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2. Vokal 

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

atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. 
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Huruf 
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Huruf dan 

Tanda 
Nama 

..ي .ا|.   .. fatḥah dan alif 
atau yā’ 

ā 
a dan garis di 

atas 

 kasra dan yā’ ῑ ػػ ػػي
i dan garis di 

atas 

 ḍammah dan ػػ ػػػو
wau 

ū 
u dan garis di 

atas 
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 māta : مَاتََ
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tā’ marbūṭah yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah [h]. 

Kalau pada kata yang berakhir dengan tā’ marbūṭah diikuti oleh kata yang 

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

marbūṭah itu ditransliterasikan dengan ha (h). 
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 aduwwun‘ : عَدُوَ 

Jika huruf ى ber-tasydid di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf kasrah 
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Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ال (alif 

lam ma‘arifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti 

biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsiah maupun huruf qamariah. Kata 

sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang 

ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar 
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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: 

 ta’murūna :  تَأمُرُوْنََ

 ’al-nau :  الَْن َّوْءَُ
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ABSTRACT  
 
Name    :  WA ODE HARMIYAH 
Student Reg. No. :  80200216044 
Title  : The Influence of Emotional and Spiritual Intelligence on 

Students’ Learning Outcomes at State Junior High School 4 
Baubau 

 
The study discussed the Influence of Emotional and Spiritual Intelligence on 

the Students’ Learning Outcomes of Students at State Junior High School 4 Baubau. 
The study objectives were to analyze and examine: (1) the Influence of Emotional 
Intelligence on the Students’ Learning Outcomes of Students at State Junior High 
School 4 Baubau, (2) the Influence of Spiritual Intelligence on the Students’ Learning 
Outcomes of Students at State Junior High School 4 Baubau,  (3) the Influence of 
Emotional and Spiritual Intelligence on the Students’ Learning Outcomes of Students 
at State Junior High School 4 Baubau. 

The study was an ex-post facto research, meaning that "from what is done 
after the reality.” It was aimed at examining symptoms and identifying phenomena 
caused by an event or things that brought about changes of the variables that had been 
taken as a whole. A quantitative approach was utilized in this study, where it was 
characterized by descriptive and inferential statistical analysis. There was sometimes 
more than one approach applied such as the normative theological and positivistic 
approaces.  

The results of the study revealed that there was a significant influence of the 
emotional intelligence on the Islamic Education learning outcomes of the eighth 
grade students of State Junior High School 4 Baubau with the the hypothesis result of 
partial test was found the value of Sig. of 0.040 or smaller than the probability value 
of 0.05 (sig 0.040 < 0.05) so the H0 hypothesis was rejected.There was no significant 
influence of the spiritual intelligence on the Islamic Education learning outcomes of 
the eighth grade students of State Junior High School 4 Baubau, there was no 
significant influence of the emotional and spiritual intelligence on the Islamic 
Education learning outcomes of the eighth grade students of State Junior High School 
4 Baubau, with the Sig. value was 0.110 or bigger than the probability value of 0.05 
(sig 0.110 > 0.05) then the H0 hypothesis was accepted. 

The implication of the study was expected that in preparing the learning 
devices, the Islamic Education teachers should be aware that every aspect of 
intelligence both the emotional and spiritual intelligence possessed by the students 
greatly influenced their learning outcomes. Regarding with the low achievement of 
the students’ Islamic Education learning outcomes, therefore, some efforts of teachers 
were needed to encourage students to study harder, as only with studying hard the 
low IQ or high IQ students were ensured to achieve good learning outcomes when 
receiving an encoragement of emotional and spiritual intelligence to the students. 
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ABSTRAK  
 
Nama   :  WA ODE HARMIYAH 
Nim  :  80200216044 
Judul  : Pengaruh Kecerdasan Emosional dan Kecerdasan Spiritual    Terhadap 

Hasil Belajar Siswa Pada SMP Negeri 4 Baubau 
 

Tesis ini membahas tentang Pengaruh Kecerdasan Emosional dan kecerdasan Spiritual 
Terhadap Hasil Belajar Pendidikan Agama Islam Siswa pada SMP Negeri 4 Baubau. Rumusan 
masalahnya adalah apakah ada pengaruh Kecerdasan Emosional dan Kecerdasan Spritual 
terhadap Hasil Belajar Siswa. Tujuan penulisannya adalah (1) Untuk Menganalisis dan Mengkaji 
Pengaruh Kecerdsan Emosional terhadap Hasil Belajar Siswa (2) Untuk Menganalisis dan 
Mengkaji Pengaruh Kecerdasan Spiritual terhadap Hasil Belajar Siswa (3) Untuk Menganalisi 
dan Mengkaji Pengaruh Kecerdasan Emosional dan Kecerdasan Spritual terhadap Hasil Belajar 
Siswa SMPN 4 Bauabau. 

Penelitiaan ini termasuk dalam jenis penelitian Ex-post Facto. Sesuai dengan artinya 
yakni“dari apa dikerjakan setelah kenyataan. Penelitian ini untuk meneliti gejala dan menemukan 
fenomena yang disebabkan oleh suatu peristiwa atau hal-hal yang menyebabkan perubahan pada 
fariabel yang secara keseluruhan sudah terjadi. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan 
kuantitatif, ditandai dengan adanya analisis statistik dengan deskriptif dan inferensial, 
Pendekatan yang digunakan dalam penelitian terkadang lebih dari satu pendekatan yaitu 
Pendekatan Teologis Normatif,dan Pendekatan Positivistik,. 

Hasil penelitian ini menunjukan bahwa Terdapat pengaruh yang signifikan antara 
kecerdasan emosional dengan hasil belajar PAI siswa  kelas VIII SMP  Negeri 4 Baubau dengan  
hasil hipotesisi uji parsial diperoleh nilai Sig. adalah 0,040 atau lebih kecil dari nilai probabilitas 
0,05 (sig 0,040 < 0,05) maka hipotesis H0 ditolak . Tidak Terdapat pengaruh yang signifikan 
antara kecerdasan spiritual dengan hasil belajar PAI siswa  kelas VIII SMP  Negeri 4 Baubau 
diperoleh nilai  Sig. adalah 0,781 atau lebih besar dari nilai probabilitas 0,05 (sig 0,000 < 0,05) 
maka H0 diterima. Tidak Terdapat pengaruh yang signifikan antara kecerdasan emosional dan 
kecerdasan spiritual dengan hasil belajar PAI siswa  kelas VIII SMP  Negeri 4 Baubau diperoleh 
nilai  Sig. adalah 0,110 atau lebih besar dari nilai probabilitas 0,05 (sig 0,110 > 0,05) maka 
hipotesis H0 diterima 

Implikasi dari penelitian ini adalah diharapkan Guru PAI dalam meyusun perangkat 
pembelajaran hendaknya menyadari bahwa setiap aspek kecerdasan baik kecerdasan Emosional 
maupum Kecerdasan Spiritual yang dimiliki siswa  mempengaruhi hasil belajar siswa, 
Sehubungan rendahnya hasil belajar siswa  pada mata pelajaran pendidikan agama Islam maka 
diperlukan usaha-usaha dari guru khususnya dalam mendorong para siswa untuk lebih giat 
belajar, hanya belajar dengan giat ini bagi siswa yang IQ rendah maupun yang IQ tinggi 
dipastikan hasil belajar yang diperolehnya akan meningkat dengan baik bila mendapat dorongan 
peningkatan kecerdasan Emosional dan Kecerdasan Spritual kepada siswa. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Perkembangan suatu bangsa akan selalu membawa perubahan disegala bidang 

kehidupan, terutama dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. Dengan melalui 

pendidikan yang berkesinambungan dan peran aktif semua pihak akan memberikan 

dampak yang baik dalam menentukan kemajuan suatu bangsa. 

Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang sistem pendidikan Nasional 

berfungsi untuk mengembangkan kemampuan dan bentuk watak serta peradaban 

bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa.1  

Mengamati isi Undang-Undang tersebut mengindikasi bahwa fungsi pendidikan 

sebagai pembentukan kepribadian yang mencerminkan nilai-nilai keluhuran yang 

tinggi, atau dengan kata lain pendidikan sebagai bingkai wilayah kepribadian manusia 

yakni membentuk sikap (affective domain), serta melatih keterampilan (Psychomotor 

domain). 

Proses pembelajaran dalam pendidikan nasional bertujuan untuk 

mengembangkan potensi peserta didik agar bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, 

sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga yang demokratis serta 

tanggung jawab.2 proses belajar di sekolah adalah proses yang sifatnya kompleks dan 

menyeluruh. Banyak orang yang berpendapat bahwa untuk meraih prestasi yang 

                                                 
1Undang-Undang SISDIKNAS, Sistem Pendidikan Nasional , (Jakarta: Sinar Grafika 2003), 

h.  21. 
2Undang-Undang SISDIKNAS, Sistem Pendidikan Nasional,  h. 21. 
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tinggi dalam belajar, seseorang harus memiliki Inteligence Quotient (IQ) yang tinggi, 

karena Intelegensi merupakan bekal potensial yang akan memudahkan dalam belajar 

dan pada gilirannya akan menghasilkan hasil belajar yang optimal. 

Ginanjar  mengatakan bahwa untuk menciptakan manusia seutuhnya harus 

dapat menyatukan tiga potensi dasar, yaitu manusia yang tidak saja memiliki 

intelektualitas namun juga memiliki kecerdasan emosi yang dituntun oleh kecerdasan 

spritual. Karena tidak cukup membangun manusia dengan intelektualitas saja, tetapi 

juga dibutuhkan kecerdasan emosional dan spritual.3 

Kecerdasan emosional (EQ) bukanlah lawan kecerdasan intelektual (IQ) 

namun keduanya berinteraksi secara dinamis, baik pada tingaktan konseptual maupun 

di dunia nyata. Islam juga menunjukan bahwa kecerdasan intelektual (IQ) bukan satu-

satunya alat untuk mencapai kesuksesan dunia akhirat, melainkan harus ada sinergitas 

dengan kecerdasan-kecerdasan lain yaitu kecerdasan emosional (EQ) dan keceedasan 

spiritual (SQ). Sebagaimana firman Allah dalam QS  al-Ḥadīd/57: 22-23  

                            

                        

           

Terjemahnya:  

“Setiap bencana yang menimpa di bumi dan yang menimpa dirimu sendiri, 
semuanya telah tertulis dalam kitab (Lauh Mahfuz) sebelum kami 
mewujudkannya. Sungguh  yang demikian itu mudah bagi Allah. Agar kamu 
tidak bersedih hati terhadap apa yang luput dari kamu, dan tidak pula terlalu 

                                                 
3Ari Ginanjar, Membangun Kecerdasan Emosi dan Spirit ESQ ( Jakarta, 2010 ),  h. 46. 
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gembira terhadap apa yang diberikan-Nya kepadamu. Dan Allah tidak 
menyukai setiap orang yang sombong dan membanggakan diri.”4 

Ginanjar mengatakan bahwa kecerdasan spritual (SQ) adalah landasan yang 

diperlukan untuk memfungsikan kecerdasan intelektualitas (IQ) dan kecerdasan 

emosional (EQ) secara efektif. Oleh karena itu kecerdasan spritual (SQ) merupakan 

kecerdasan tertinggi kita. Kecerdasan spiritual adalah kemampuan untuk memberi 

makna spiritual terhadap pemikiran, perilaku dan kegiatan, serta mampu 

mensinergikan EQ dan SQ secara komprehensif.5 

Mata pelajaran Pendidikan Agama Islam sangat penting bisa tampil 

menyegarkan serta memberi kesejukan untuk menyirami sanubari siswa dalam 

mendapatkan pegangan hidup. Upaya yang harus dilakukan pendidikan Islam ialah 

melakukan inovasi khususnya dalam membenahi moralitas siswa. Salah satu jawaban 

dalam hal tersebut dapat diselaraskan dengan menanamkan kecerdasan emosional 

(EQ) dan spiritual (SQ). 

Berdasarkan realita itu, sudah barang tentu  keberhasilan  pendidikan bisa  

diharapkan. Selanjutnya habituasi ESQ berusaha mengintegrasikan di antara IQ, EQ 

dan SQ dalam wujud satu  paket yang utuh. IQ dapat dicapai dari pelajaran yang 

selama ini telah berkembang, sedangkan EQ yang dimaksudkan ialah kecerdasan 

yang ada di dalam perasaan diri sendiri dan perasaaan oranglain. Adapun SQ, dititik 

beratkan untuk memunculkan perasaan kasih sayang, cinta, kejujuran dan lain 

sebagainya. Hampir diseluruh masyarakat dunia merindukannya karena tidak 

                                                 
4Kementerian Agama Republik Indonesia, Al-Qur’an dan Terjemah (Jakarta: Ummul Qura, 

2017), h. 540. 
5Ari Ginanjar, Membangun Kecerdasan Emosi dan Spirit ESQ,  h.  13.  
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dibentuk oleh lingkungan sebagaimana dikatakan oleh para ilmuan behavior, tetapi 

sudah builtin dalam hati setiap manusia.6 

Berdasarkan hasil survey statistik penelitian menyebutkan bahwa IQ  ternyata 

tidak cukup untuk menerangkan kesuksesan seseorang. Pengkorelasian IQ dengan 

tingkat kinerja dalam karir, taksiran tertinggi untuk besarnya selisih IQ terhadap  

kinerja hanyalah sekitar 25%. Bahkan untuk analisis yang lebih seksama yang 

dilakukan Amercan Psyicolocal Pressangka yang  lebih tepat bahkan tidak lebih dari 

10% atau bahkan hanya4%. Hal ini berarti bahwa IQ paling sedikit tidak mampu 

75%, apalagi 96% untuk menerangkan pengaruh terhadap kenerja atau keberhasilan 

seseorang. Sementara Goleman menyebutkan pengaruh IQ hanyalah 20% , sedangkan 

80% dipengaruhi oleh faktor lainnya seperti EQ dan SQ.7 

Ilmu Pendidikan Agama Islam pada umumnya menduduki peran penting, 

diantaranya ialah untuk membantu suatu keberhasilan dalam meraih cita-cita 

d ipe r lukan  sikap jujur maka akan selalu dipercaya orang lain, dengan kedisiplinan 

akan selalu mendapat perhatian yang lebih dari orang lain, dan juga akan mampu 

mengemban amanah-amanah yang berkaitan. 

Penelitian ini untuk meneliti hasil belajar pendidikan agama Islam kelas VIII 

SMP Negeri 4 Baubau, karena Mata pelajaran Pendidikan Agama Islam telah 

menerapkan integrasi dengan konsep ESQ. Hal ini terbukti dari berbagai kegiatan-

kegiatan yang menopang terbinanya kecerdasan emosional dan spritual, diantaranya: 

adanya kegiatan do’a bersama sebelum memulai kegiatan pembelajaran, merayakan 

                                                 
6Ari Ginanjar, Rahasia Sukses Membangkitkan ESQ dan Power  ( Jakarta : Arga, 2006 ) h. 80. 
7
Ramaliman, “ Pengaruh Kecerdasan Spritual dan Minat Belajar Terhadap Prestasi Belajar 

Siswa” dalam www. Ramaliman 76. Blogspot. Com diakses tanggal 3 November 2017. 
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hari besar Islam dengan berbagai perlombaan keagamaan, bakti sosial di masyarakat 

sekitar sekolah, pengajian sore dan lain sebagainya. Pernyataan tersebut, sekiranya 

berpengaruh terhadap prestasi belajar Mata pelajaran Pendidikan Agama Islam, 

karena tujuan Pendidikan Agama Islam adalah menumbuhkan dan meningkatkan 

keimanan melalui pemberian dan pemupukan pengetahuan,penghayatan, pengamalan, 

serta pengamalan peserta didik tentang agama Islam. 

Berdasarkan kegiatan keagamaan yang telah dilakukan di SMP 4 Baubau, 

namun masih terdapat kejadian-kejadian yang sering dilakukan oleh siswa SMP 4 

Baubau,dimana peristiwa tersebut  sangat meresahkan guru, orang tua murid bahkan 

masyarakat yang berdomisili di sekitar sekolah. Peristiwa tersebut diantanya: (a) 

adanya tauran antar pelajar SMP, (b) adanya siswa yang sering bolos, (c) broken 

home.Informasi data tersebut berdasarkan hasil wawancara peneliti terhadap guru BP 

yang bernama Martini, S.Pd dan Sarlan S.Pd. 

Sesuai latar belakang tersebut, maka perlu untuk melakukan kajian secara 

mendalam mengenai Pengaruh kecerdasan Emosional, dan kecerdasan spiritual 

terhadap hasil belajar pendidikan Agama Islam kelas VIII SMP Negeri 4 Baubau. 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka rumusan pokok masalah dalam 

penelitian ini adalah Bagaimana Pengaruh Kecerdasan Emosional dan kecerdasan 

Spritual Terhadap Hasil Belajar Siswa pada SMP Negeri 4 Baubau?. Adapun Sub 

masalahnya sebagai berikut : 

1. Apakah terdapat  pengaruh kecerdasan emosional terhadap hasil belajar 

pendidikan agama Islam kelas VIII SMP Negeri 4 Baubau? 
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2. Apakah terdapat pengaruh kecerdasan spiritual terhadap hasil belajar 

pendidikan agama Islam kelas VIII SMP Negeri 4 Baubau? 

3. Apakah terdapat pengaruh kecerdasan emosional dan kecerdasan spiritual 

terhadap hasil belajar pendidikan agama Islam kelas VIII SMP Negeri 4 

Baubau? 

C. Hipotesis 

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan sebelumnya, hipotesis 

penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut : 

1. Kecerdasan emosional berpengaruh positif terhadap hasil belajar 

Pendidikan Agama Islam. 

2. Kecerdasan spiritual berpengaruh  positif  terhadap hasil belajar 

Pendidikan Agama Islam. 

3. Kecerdasan emosional dan kecerdasan spiritual berpengaruh positif 

terhadap hasil belajar Pendidikan Agama Islam. 

D. Definisi Opersional dan Ruang Lingkup Penelitian 

Definisi Operasional dan ruang lingkup yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah sebagai berikut : 

1. Kecerdasan emosional (X1) merupakan kemampuan yang harus dimiliki 

seseorang dalam memotivasi diri sendiri, bisa mengendalikan emosi, 

mengelola emosi, ketahanan dalam menerima dan menghadapi kegagalan, 

menunda kepuasan, serta dapat  mengontrol jiwa, mengatur suasana hati 
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sehingga tidak mempengaruhi kemampuan berfikir dan berempati 

sehingga dapat  meningkatkan nilai pelajaran pendidikan agama Islam. 

2. Kecerdasan Spiritual (X2) kemampuan dalam menghadapi serta 

memecahkan  persoalan  makna dan nilai, dengan menempatkan perilaku 

dan hidup manusia dalam arti dan makna yang lebih luas, serta menilai 

bahwa tindakan atau jalan hidup seseorang lebih bermakna dari suatu 

apapun. Kemampuan mentranspormasi nilai-nilai spiritual seperti 

kejujuran, kasih sayang, keadilan, kejujuran, tanggung jawab, kedamaian, 

kepercayaan dan kebersamaan potensi yang dimiliki siswa harus 

dikembangkan agar mereka mempunyai arahan dan tujuan dalam 

hidupnya. Pengembangan kecerdasan spiritual agar siswa memiliki 

pemahaman yang utuh tentang pelajaran pendidikan agama Islam dan 

dapat mengaplikasikannya dengan benar dalam kehidupan sehari-harinya. 

3. Hasil Belajar Siswa 

Hasil yang telah diperoleh siswa dengan kemampuan atau potensi dirinya 

dalam menerima dan memahami materi yang telah diberikan kepadanya atau usaha 

siswa untuk mencapai tujuan yang diharapkan, puncak dari hasil belajar yang dapat 

mencerminkan keberhasilan siswa terhadap tujuan belajar yang telah ditetapkan 

adalah nilai rapor pendidikan agama Islam merupakan salah satu alat ukur untuk 

menilai hasil belajar siswa. Dalam rapor dapat diketahui  hasil belajar seseorang 

siswa, apakah siswa tersebut berhasil atau gagal dalam suatu mata pelajaran. 
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E. Kajian Pustaka 

Untuk menghindari pengulangan kajian yang diteliti antara peneliti dengan 

peneliti-peneliti sebelumnya, maka berikut beberapa penelitian sebelumnya. Sejauh 

kajian yang penulis lakukan, ada beberapa hasil penelitian yang relevan dengan 

pembahasan proposal tesis ini, diantaranya: 

1. Tesis Firdausil  Hawa (2015), MTS Aswaja Tunggangri dengan judul 

Pengaruh Kecerdasan Emosional dan Kecerdasan Spiritual terhadap  

prestasi belajar Matematika siswa kelas VIII MTS Aswaja Tunggangri 

“hasil penelitian adalah ada pengaruh kecerdasan emosional terhadap 

prestasi belajar matematika, ada pengaruh kecerdasan spiritual terhadap 

prestasi  belajar matematika  dan  ada pengaruh  kecerdasan emosional 

dan kecerdasan spiritual secara bersama-sama terhadap prestasi belajar 

matematika. 

Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang dilakukan peneliti 

yaitu pada obyek penelitiannya dimana penelitian terdahulu obyek penelitiannya 

dilakukan di MTS dan meneliti tentang prestasi belajar mata pelajara matematika 

sedangkan penelitian peneliti di SMP dan membahas tentang hasil belajar pendidikan 

agama Islam. 

2. Penelitian yang dilkukan oleh Husnurrosyidah dan Anita Rahmawaty 

(2015), yang berjudul Pengaruh Kecerdasan Emosional dan Kecerdasan 

Spiritual Terhadap Pemahaman Akuntansi Syariah dan Kecerdasan 

Adversitas sebagai Variabel Mediasi. Dalam penelitian ini menjelaskan 

Kecerdasan  emosional dan kecerdasan spiritual  berpengaruh  terhadap  



9 
 

pemahaman  akuntansi  syariah  mahasiswa  STAIN  Kudus  dan  

UNISNU  Jepara.  hal  ini  berarti  semakin  tinggi  kecerdasan  emosional 

dan kecerdasan spiritual   mahasiswa, semakin tinggi  pula   pemahaman   

terhadap   akuntansi   syariah. 

Perbedaannya Tesis terdahulu membahas tentang Pengaruh Kecerdasan 

Emosional dan Kecerdasan Spiritual Terhadap Pemahaman Akuntansi Syariah 

sedangkan penelitian yang dilakukan peneliti membahas tentang pengaruh kecerdasan 

emosional dan spiritual terhadap hasil belajar pendidikan agama Islam di SMP. 

3. Jurnal Pendidikan Guru Sekolah Dasar Edisi 4 Tahun ke-5 2016, Nisa 

Marhaeni, P berjudul Hubungan Kecerdasan Emosi dengan Prestasi 

Belajar Matematika Siswa Kelas V Sekolah Dasar Segugus I Kecamatan 

Wates Kabupaten Kulon Progo, Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui 

hubungan antara kecerdasan emosi dengan prestasi belajar matematika 

siswa kelas V Sekolah Dasar Segugus I Kecamatan Wates tahun ajaran 

2015/2016.Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kuantitatif 

dengan jenis penelitian expost facto. Populasi dalam penelitian ini adalah 

seluruh siswa kelas V Sekolah Dasar Segugus I Kecamatan Wates yang 

berjumlah 214 siswa. Dengan menggunakan rumus Slovin, didapat jumlah 

sampel sebanyak 139 siswa. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan 

menggunakan angket kecerdasan emosi dan dokumentasi. Sebelum 

digunakan sebagai alat pengumpul data, dilakukan uji validitas dan 

reliabilitas. Dokumentasi diperoleh melalui nilai rapor semester Itahun 

ajaran 2015/2016. Teknik analisis data dilakukan dengan menggunakan 

statistik deskriptif. Pengujian hipotesis penelitian menggunakan korelasi 
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Product Moment dari Pearson. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 

angka indeks korelasi sebesar 0,269 dan nilai signifikasi0,001 < 0,05 

dengan besar sumbangan 7,3%. Dari hasil penelitian tersebut dapat 

disimpulkan bahwa terdapat hubungan positif dan signifikan antara 

kecerdasan emosi dengan prestasi belajar matematika siswa kelas V 

Sekolah Dasar Segugus I Kecamatan Wates tahun ajaran 2015/2016. 

Berbeda dengan penelitian terdahulu yang membahas tentang Hubungan 

Kecerdasan Emosi dengan Prestasi Belajar Matematika sedangkan penelitian yang 

dilakukan peneliti membahas pengaruh kecerdasan emosional dan spiritual terhadap 

hasil belajar siswa Pendidikan Agama Islam. 

4. Jurnal  Psikologi  RidwanVolume37, No.1, Juni 2010:13–22, Fakultas 

Psikologi Universitas  Gadjah Mada, dengan  judul Hubungan Kecerdasan 

Emosi dengan Kemampuan Coping. Peneliti juga menghitung nilai koe‐ 

fisiendeterminasi (r2) dalam hubungan antara variabel‐variabel penelitian 

diatas. Nilai koefisien determinasi menunjukkan sumbangan efektif 

pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Perhitungan 

koefisien determinasi hubungan antara kecerdasan emosi dengan PFC 

Bagian menghasilkan nilai 0,091.  

Hal ini berarti sumbangan efektif pengaruh kecerdasan emosi terhadap 

pemilihan seseorang Perhitungan koefisien determinasi hubungan antara kecerdasan 

emosi dengan EFC dan CC Bagian menghasilkan nilai0, 103. Hal ini berarti 

kecerdasan emosi memberikan sumbangan efektif pengaruh sebesar10,3% terhadap 

pemilihan seseorang untuk tidak menggunakan EFC dan CC pada situasi yang relatif 
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dapat dikontrol. Peneliti juga menghitung koefisien determinasi hubungan antara 

kecerdasan emosi dengan PFC dan CC Bagian II. Perhitungan terse‐ but 

menghasilkan koefisien determinasi sebesar 0,134. Halini berarti kecerdasan emosi 

memberikan sumbangan efektif pengaruh  sebesar13,4% terhadap pemilihan 

seseorang untuk tidak menggunakan  PFC dan CC pada situasi yang relatif tidak 

dapat dikontrol. 

Bersarkan Jurnal tersebut Hubungan Kecerdasan Emosi dengan Kemampuan 

Coping memberikan sumbangan efektif pengaruh  terhadap pemilihan seseorang 

untuk tidak menggunakan  PFC dan CC pada situasi yang relatif tidak dapat 

dikontrol. 

Berbeda dengan tesis terdahulu yang membahas Hubungan Kecerdasan Emosi 

dengan Kemampuan Coping sedangkan penelitian yang dilakukan peneliti sekarang 

membahas pengaruh kecerdasan emosional dan kecerdasan spiritual terhadap hasil 

belajar pendidikan agama Islam. 

5. Tesis Indra Surya Wibawa (2013), Yogyakarta UNY,yang berjudul 

Tingkat Kecerdasan Emosional SiswaYang Mengikuti Ekstrakurikuler 

Olahraga dan Siswa Yang Tidak Mengikuti Ekstrakurikuler Olahraga 

Siswa Di SMK PGRI Sentolo. Dalam penelitian ini Tingkat kecerdasan 

emosional siswa yang mengikuti ekstrakurikuler olahraga dan yang tidak 

mengikuti ekstrakurikuler olahraga di SMK PGRI Sentolo sebanyak 

sebanyak 0 siswa (0%) mempunyai tingkat kecerdasan emosional sangat 

rendah, 3 siswa (7,5%) rendah,15 siswa (37,5%) sedang, 17siswa 

(42,5%) tinggi, dan 3 siswa (7,5%) sangat tinggi. 
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Berdasarkan tesis tersebut Tingkat Kecerdasan Emosional SiswaYang 

Mengikuti Ekstrakurikuler Olahraga dan Siswa Yang Tidak Mengikuti 

Ekstrakurikuler Olahraga Siswa Di SMK PGRI Sentolo. Dalam penelitian ini 

Tingkat kecerdasan emosional siswa yang mengikuti ekstrakurikuler olahraga dan 

yang tidak mengikuti ekstrakurikuler olahraga di SMK PGRI Sentolo, ada pengaruh 

kecerdasan emosional siswa dalam mengikuti ekstrakurikuler Olahraga. 

Berbeda dengan penelitian terdahulu yang membahas tentang Tingkat 

Kecerdasan Emosional SiswaYang Mengikuti Ekstrakurikuler Olahraga dan Siswa 

Yang Tidak Mengikuti Ekstrakurikuler Olahraga Siswa Di SMK PGRI Sentolo 

sedangkan penelitian yang dilakukan peneliti membahas tentang pengaruh 

kecerdasan emosional dan kecerdasan spiritual terhadap hasil belajar  

pendidikan agama Islam. 

6. e-journal Keperawatan (e-Kp) Volume 5 Nomor 1, Februari 2017, Deisa 

Iriani Rampisela , Sefti Rompas , Reginus Malara, Program Studi Ilmu 

Keperawatan Fakultas Kedokteran Universitas Sam Ratulangi, dengan 

judul Hubungan Kecerdasan Emosional Dan Kecerdasan Spiritual Dengan 

Prestasi Belajar siswa Dismpkatolikst. Fransiskus Pineleng, Belajar  adalah  

suatu  proses  perubahan  didalam  kepribadian  manusia,  dan perubahan  

tersebut ditampakan  dalam  bentuk  peningkatan  kualitas  dan  kuantitas  

tingkah laku. Banyak orang berpendapat bahwa IQ merupakan penentu untuk 

kesuksesan padahal terdapat kecerdasan yang lain yang menentukan 

kesusksesan yaitu kecerdasan emosional EQ dan  kecerdasan spiritual  SQ. 

Tujuan Penelitian untuk mengetahui hubungan kecerdasan emosional  dan  

kecerdasan  spiritual  dengan  prestasi  belajar  siswa. Metode  Penelitian 
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menggunakan  desain  penelitian cross  sectional study,  dengan jumlah  

sampel  48  siswa. Teknik pengambilan sampel yaitu menggunakan Total 

Sampling. Instrumen penelitian yang digunakan yaitu kuesioner dan lembar 

observasi. Analisa data pada kecerdasan emosional dilakukan menggunakan 

uji chi-square diperoleh P-Value 0,011. Hal ini berarti nilai p lebih kecil dari 

α (0,05) dan Analisa data pada kecerdasan spiritual dilakukan menggunakan 

uji Chi-Square diperoleh  P-Value  0,000,    Hal  ini  berarti  nilai  p  lebih  

kecil  dari  α  (0,05). Kesimpulan Terdapat Hubungan kecerdasan Emosional 

dan spiritual dengan prestasi belajar siswa. 

Berbeda dengan jurnal tersebut yang membahas Hubungan Kecerdasan 

Emosional Dan Kecerdasan Spiritual Dengan Prestasi Belajar siswa Dismpkatolikst. 

Fransiskus Pineleng, peneliti sekarang membahas tentang pengaruh kecerdasan 

emosional dan kecerdasan spiritual terhadap hasil belajar pendidikan agama Islam 

siswa di SMP Negeri 4 Baubau. 

7. Jurnal (2015) Tatik Haryani, Bambang Priyo Darminto Program Studi 

Pendidikan Matematika Universitas Muhammadiyah Purworejo, dengan 

judul Pengaruh Kecerdasan Spiritual Dan Motivasi Belajar Terhadap 

Prestasi Belajar Matematika Siswa Kelas Viii Semester I Smp I Ulul 

Albab Purworejo. Berdasarkan hasil penelitian ini didapatkan hasil yaitu: 

(1) ada pengaruh yang positif dan signifikan dari kecerdasan spiritual 

terhadap prestasi belajar matematika siswa sebesar 0,33 berada dalam 

kategori rendah, (2) ada pengaruh yang positif dan signifikan dari 

motivasi belajar siswa terhadap prestasi belajar matematika siswa sebesar 

0,29 berada dalam kategori rendah, (3) ada pengaruh yang positif dan 
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signifikan dari kecerdasan spiritual dan motivasi belajar siswa terhadap 

prestasi belajar matematika siswa kelas VIII semester I SMP IT Ulul 

Albab Purworejo tahun ajaran 2014/2015 sebesar 0,37 berada dalam 

kategori rendah. Dengan demikian ini berarti kenaikan dan penurunan 

prestasi belajar matematika berkaitan dengan tinggi rendahnya kecerdasan 

spiritual dan motivasi belajar. 

Berbeda dengan penelitian terdahulu yang membahas Pengaruh Kecerdasan 

Spiritual Dan Motivasi Belajar Terhadap Prestasi Belajar Matematika sedangkan 

penelitian peneliti membahas pengaruh kecerdasan emosional dan kecerdasan 

spiritual terhadap hasil belajar pendidikan agama Islam di SMP Negeri 4 Baubau. 

F. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

Tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 

a. Untuk menganalisis dan mengkaji pengaruh kecerdasan Emosional terhadap hasil  

belajar pendidikan agama islam kelas VIII SMP Negeri 4 Baubau. 

b. Untuk menganalisis dan mengkaji  pengaruh  kecerdasan Spiritual, terhadap hasil 

belajar pendidikan agama islam kelas VIII SMP Negeri 4 Baubau. 

c. Untuk menganalisis dan mengkaji pengaruh kecerdasan Spiritual, dan kecerdasan 

Emosional  terhadap hasil belajar pendidikan agama Islam kelas VIII SMP 

Negeri 4 Baubau. 

2. Kegunaan Penelitian 

Adapun kegunaan ilmiah penelitian ini dapat dilihat dari dua segi yaitu teoritis 
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dan praktis. 

a. Secara Teoritis 

Hasil penelitian ini dapat memberikan gambaran tentang kecerdasan 

emosional, kecerdasan spiritual, dimana dengan adanya faktor yang dapat memberi 

pengaruh terhadap hasil pembelajaran serta mampu mengoptimalkan faktor-faktor 

tersebut, agar peserta didik senantiasa termotivasi untuk melakukan proses 

pembelajaran. 

b. Secara Praktis 

Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi pihak sekolah, agar dapat 

menerapkan dan menghasilkan program-program tentangi ESQ untuk setiap 

pembelajaran khususnya pelajaran agama sehingga dapat meningkatkan hasil belajar 

siswa. 
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BAB II 

TINJAUAN TEORETIS 

A. Kecerdasan Emosional  

1. Pengertian Kecerdasan Emosional  

Pada dasarnya jiwa manusia terdiri atas dua aspek, yakni aspek kemampuan 

(ability) dan aspek Kepribadian (personality), aspek kemampuan meliputi prestasi 

belajar, intelegensi, dan bakat, sedangkan aspek Kepribadian meliputi watak, sifat, 

penyesuaian diri, minat, emosi, sikap dan motifasi. Emosi sebagai salah satu aspek 

kepribadian secara essensal adalah suatu Kondisi gairah untuk bertindak (a state of 

being mared), yang memiliki beberapa komponen, yaitu perasaan, tindakan tertentu 

dalam menghayati perasaan tersebut, dan kesadaran tentang pengalaman.1 

Menurut Salovey dan Mayer sebagaimana ditulis dalam buku Daniel 

Goleman, Kecerdasan emosional adalah kemampuan memantau dan mengendalikan 

perasaan sendiri dan perasaan orang lain, serta  menggunakan perasaan itu untuk 

memandu pikiran dan tindakan.2 Sementara Robert K. Cooper dan Sawaf mengatakan 

bahwa “kecerdasan emosional menuntut seseorang belajar mengakui dan menghargai 

perasaan pada dirinya dan orang lain untuk menanggapi dengan tepat, menerapkan 

dengan efektif informasi dan energi, emosi dalam kehidupan dan pekerjaan sehari-

hari.” Kecerdasan emosional adalah kemampuan merasakan, memahami, dan secara 

                                                 
1Misyakat Malik Ibrahim, Kecerdasan Emosional Siswa Berbakat Intelektual, ( Cet.1: 

Alauddin Press, Makasar,  2011), h. 1. 
2Daniel Goleman, kecerdasan Emosi Untuk Mencapai Puncak Prestasi, Terj. Dari Working 

with Emotional Intelligence oleh Alex Tri Kantjono Widodo, (Cet. VI: Jakarta: PT Gramedia Pustaka 
Utama, 2005),  h. 513. 



17 
 

efektif menerapkan daya dan kepekaan emosi sebagai sumber energi, informasi, 

koneksi dan pengaruh yang manusiawi.3 

Kecerdasan emosi merujuk kepada kemampuan mengenali perasaan kita 

sendiri dan perasaan orang lain, kemampuan memotivasi diri sendiri, dan kemampuan 

mengelola emosi dengan baik pada diri sendiri dan dalam hubungannya dengan orang 

lain. Kecerdasan emosi mencakup kemampuan-kemampuan yang berbeda, tetapi 

saling melengkapi dengan kecerdasan akademik, yaitu kemampuan-kemampuan 

kognitif murni yang diukur dengan IQ. Banyak orang yang cerdas dalam arti 

terpelajar, tetapi tidak mempunyai kecerdasan emosi, sehingga saat bekerja menjadi 

bawahan dari orang yang ber IQ lebih rendah, tetapi unggul dalam keterampilan 

kecerdasan emosi.4 

Kecerdasan emosional memungkinkan seseorang untuk dapat memutuskan 

dalam situasi apa dirinya berada, lalu bagaimana bersikap secara tepat didalamnya. 

Kecerdasan emosional memberikan kesadaran mengenai perasaan milik diri sendiri 

dan juga perasaan milik orang lain. EQ memberikan rasa empati, cinta, motivasi dan 

kemampuan untuk menanggapi kesedihan atau kegembiraan secara tepat.5 

Berbagai  hasil penelitian, telah banyak terbukti bahwa kecerdasan emosi 

memiliki peran yang jauh lebih signifikan dibanding kecerdasan intelektual (IQ). 

Kecerdasan Intelektual (IQ) barulah sebatas syarat minimal meraih keberhasilan, 

                                                 
3Robert K. Cooper dan Ayman Sawaf, Kecerdasan Emosional dalam kepemimpinan dan 

organisasi, Terj. Dari Emotional Intelligence in Leadership and Organizations oleh Alex Kantjono 
Wododo, (Cet, III : Jakarta: PT Grameia Pustaka Utama, 2000), h. XV. 

4Hamzah B.Uno, Perencanaan Pembelajaran, (Jakarta:PT Bumi Aksara, 2006), h.72 
5Zohar, Danah dan Ian Marshall, Memanfaatkan Kecerdasan Spiritual dalam Berfikir 

Integralistik dan Holistik Untuk memaknai Kehidupan, (Bandung: Penerbit Mizan,2002) h. 3. 
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namun kecerdasan emosilah yang sesungguhnya mengantarkan seseorang menuju 

puncak prestasi, terbukti banyak orang-orang yang memiliki kecerdasan intelektual 

tinggi, terpuruk ditengah persaingan. Sebaliknya banyak orang-orang yang 

mempunyai kecerdasan intelektual biasa-biasa saja, justru sukses menjadi bintang-

bintang kinerja, pengusaha-pengusaha sukses, dan pemimpin-pemimpin diberbagai 

kelompok.6 

Menurut Goleman dalam Saefullah, Khusus pada orang-orang yang murni 

hanya memiliki kecerdasan akademis tinggi, mereka cenderung memiliki rasa gelisah 

yang tidak beralasan, terlalu kritis, rewel, cenderung menarik diri, terkesan dingin dan 

cenderung sulit mengekspresikan kekesalan dan kemarahannya secara tepat. Apabila 

didukung dengan kecerdasan emosional yang rendah, orang seperti ini akan menjadi 

sumber masalah. Menurut sifat-sifat di atas, apabila seseorang memiliki IQ yang 

tinggi, tetapi taraf kecerdasan emosionalnya rendah, ia cenderung akan terlihat 

sebagai orang yang keras kepala, sulit bergaul, mudah frustasi, tidak mudah percaya 

pada orang lain, tidak peka dengan kondisi lingkungan, dan cenderung putus asa bila 

mengalami stress. Kondisi sebaliknya, dialami oleh orang-orang yang memiliki 

tingkat IQ  rata-rata, namun memiliki kecerdasan emosional yang tinggi.7 

2. Dimensi dan Penilaian Kecerdasan Emosional  

Kecerdasan emosi dapat diukur dari beberapa aspek-aspek yang ada. Goleman 

mengemukakan lima kecakapan dasar dalam kecerdasan emosi, yaitu:  

                                                 
6Ari Ginanjar gustian, Emotional Spiritual Quotient The ESQ WAY 165 1 Ihsan 6 Rukun iman 

dan 5 Rukun islam, (Jakarta:Penerbit Arga,2005) h.17. 
7Saefullah, Psikologi Perkembangan dan Pendidikan, (Bandung:CV Pustaka Setia,2012),  h. 

168. 
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a Kemampuan mengenali emosi diri dan kesadaram diri 

Kemampuan ini adalah kemampuan untuk mengetahui apa yang dirasakan 

pada suatu saat dan digunakan untuk membantu individu dalam mengambil 

keputusan yang tepat. Kemampuan untuk mengenali emosi ini merupakan dasar 

dari kecerdasan emosi dan suatu hal yang penting bagi pemahaman diri. Kesadaran 

diri yang tinggi akan membuat individu mampu memberikan perhatian secara terus- 

menerus terhadap keadaan emosinya, sehingga individu tersebut mempunyai pikiran 

yang mampu mengamati dan menggali pengalaman secara obyektif. Kesadaran diri 

yang tinggi juga akan membuat individu memiliki keyakinan dan kepekaan yang 

lebih tinggi tentang perasaannnya, sehingga mereka mampu mengambil keputusan 

yang tepat sesuai dengan keadan dirinya sendiri. 

b. Kemampuan mengelola emosi 

Mengelola emosi adalah kemampuan pengorganisasian emosi sehingga 

berdampak positif pada pelaksanaan tugas, kemampuan untuk mengatur keadaan 

emosi agar dapat diungkapkan secara tepat, peka terhadap kata hati, dan sanggup 

menunda kesenangan sebelum tercapainya tujuan. Hal ini berarti emosi yang 

dirasakan tidak dilampiaskan begitu saja secara liar atau ditekan, melainkan 

dikelola agar emosi tersebut dapat terungkap dengan tepat. Kemapuan ini 

merupakan kemampuan untuk menghibur diri sendiri, melepaskan kecemasan, 

kemurungan, ketersinggungan, dan akibat-akibat yang timbul karena kegagalan 

keterampilan emosi dasar. Kemapuan mengelola emosi yang tinggi dalam 

mengelola emosi akan membuat individu mampu untuk segera bangkit 

kembali dari kemerosotan atau kegagalan dalam kehidupannya. 
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c. Memotivasi diri sendiri 

Kemampuan memotivasi diri adalah kemampuan untuk menggunakan hasrat 

yang paling dalam untuk menuntun individu menuju sasaran, membantu mengambil 

keputusan dan bertindak efektif untuk bertahan dalam menghadapi kegagalan dan 

frustasi. Kemampuan ini meliputi kemampuan dorongan berprestasi, kekuatan 

berfikir positif, komitmen, inisiatif dan optimis dalam pekerjaannya. Kemampuan 

ini membantu seseorang menjadi produktif dan efektif dalam segala hal yang 

dikerjakan. 

d. Mengenali emosi orang lain (empati) 

Mengenali emosi orang lain adalah kemampuan untuk mengetahui dan 

merasakan keadaan perasaan orang lain, mampu memahami pandangan orang lain, 

menumbuhkan perasaan orang lain, menumbuhkan hubungan saling percaya dan 

menyelaraskan diri dengan bermacam-macam karakter orang. Kemampuan ini juga 

sering disebut kemampuan empati. Empati dibangun berdasarkan pada kesadaran diri. 

Kemampuan ini merupakan ketrampilan dasar dalam bergaul. Orang-orang empati 

lebih mampu menangkap sinyal-sinyal sosial yang tersembunyi yang mengisyaratkan 

apa yang dibutuhkan atau dikehendaki orang lain. 

e. Membina hubungan (sosial) 

Kemampuan membina hubungan dengan orang lain adalah ketrampilan sosial 

yang memudahkan seseorang masuk dalam lingkup pergaulan sehingga mendukung 

keberhasilan individu dalam bergaul dengan orang lain. Kemampuan ini merupakan 

keterampilan sosial yang menunjang popularitas, kepemimpinan, keberhasilan 

hubungan antar pribadi. Kemampuan ini sangat bermanfaat pada saat seseorang harus 
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berinteraksi dengan orang lain.8 

Sedikit berbeda dengan pendapat Goleman, menurut Tridhonanto aspek 

kecerdasan emosi adalah: 

a) Kecakapan pribadi, yakni kemampuan mengelola diri sendiri. 

b) Kecakapan sosial, yakni kemampuan menangani suatu hubungan. 

c) Keterampilan sosial, yakni kemampuan menggugah tanggapan yang dikehendaki 

orang lain.9 

Aspek-aspek kecerdasan emosi yang dikemukakan  Goleman  setelah peneliti 

kaji lebih jauh merupakan jabaran dari pendapat Al Tridhonanto. Dalam kecakapan 

pribadi menurut Al Tridhonanto terdapat aspek-aspek kecerdasan emosi menurut 

Goleman yaitu; mengenali emosi diri, mengelola emosi diri dan memotivasi diri 

sendiri. Kemudian dalam kecakapan sosial menurut Al Tridhonanto juga terdapat 

aspek kecerdasan emosi menurut Goleman yaitu mengenali emosi orang lain. 

Sedangkan ketrampilan social menurut Al Tridhonanto terdapat aspek kecerdasan 

emosi menurut Goleman yaitu membina hubungan sosial merupakan keterampilan 

mengelola emosi orang lain, meliputi ketrampilan sosial yang menunjang popularitas, 

kepemimpinan dan keberhasilan hubungan antar pribadi. 

Berdasarkan uraian di atas maka penelitian ini menggunakan aspek-aspek 

dalam kecerdasan emosi dari Goleman yang meliputi: mengenali emosi diri, 

mengelola emosi, memotivasi diri sendiri, mengenali emosi orang lain, dan membina 

                                                 
8Daniel Goleman, Kecerdasan Emosional, (Jakarta:PT Gramedia Pustaka Utama, 2004) , h. 

58 – 59. 
9Al. Tridhonanto, Melejitkan Kecerdasan Emosi (EQ) Buah Hati, (Jakarta: PT Elex Media, 

2019),  h. 5. 
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hubungan dikarenakan aspek aspek menurut Goleman mencakup keseluruhan dan 

lebih terperinci. 

Kecerdasan emosi menuntut pemilikan perasaan, untuk belajar   mengakui, 

menghargai perasaan pada  diri  dan orang lain serta menanggapinya dengan tepat, 

menerapkan secara  efektif  energi  emosi dalam kehidupan sehari-hari.  Konsep 

kecerdasan emosional dalam Islam sangat terkait dengan sikap-sikap  terpuji  dari  

kalbu  dan  akal  yakni  sikap  bersahabat,  kasih  sayang, empati,   takut   berbuat   

salah, keimanan, dorongan moral, bekerja  sama, beradaptasi,  berkomunikasi  dan  

penuh  perhatian  serta  kepedulian  terhadap sesama  makhluk  ciptaan  Tuhan. 

Adapun  ciri  yang  menandai  kecerdasan emosional dalam pendidikan Islam terdapat 

pada pendidikan akhlak.  Kecerdasan  emosional  dalam  Islam  disebut  kognitif  

Qalbiyah  karena hati merupakan pendidikan akhlak, sebagaimana uraian pada bab 

sebelumnya olehnya  itu  hati  harus  dididik,  diperbaiki,  diluruskan,  diberi  

perhitungan  dan diberi   teguran. 

Pendidikan  dan  pelurusan   hati   bertujuan   memunculkan kecerdasan  yang  

dimilikinya atau  untuk  mengobati  penyakit-penyakit  psikis yang  diderita. Dengan  

dididik  dan  diluruskan,  hati akan  dapat  menggapai kondisi-kondisi rohani positif 

dan sifat-sifat kesempurnaan. Para pakar pendidikan  Islam umumnya  sepakat  

bahwa  tujuan  pendidikan  Islam  adalah  membina  pribadi muslim  yang  sempurna  

dan  taat  dalam  beribadah.  Termasuk  salah  satunya adalah  akhlak  mulia. Al-

Akhlak  al-karimah  dalam  Islam adalah hal yang berhubungan dengan kecakapan 

emosi dan spiritual seperti konsistensi (istiqamah), rendah hati (tawadu), usaha keras 

(tawakkal), ketulusan (ikhlas), totalitas (kaffah), keseimbangan (tawazun), integritas 

dan penyempurnaan (ihsan). Dalam bahasa agama, EQ adalah  kepiawaian menjalin  
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"hablum min  al-naas".  Pusat  dari  EQ  adalah  "qalbu"  Hati  mengaktifkan  nilai-

nilai  yang paling  dalam,  mengubah  sesuatu  yang  dipikirkan  menjadi  sesuatu    

yang  dijalani.  Hati  dapat mengetahui   hal-hal   yang  tidak  dapat diketahui  oleh  

otak. Hati  adalah  sumber keberanian dan semangat, integritas dan  komitmen.    Hati  

merupakan  sumber  energi  dan perasaan  terdalam yang memberi  dorongan  untuk  

belajar,  menciptakan  kerja sama, memimpin dan melayani.10 

Keharusan memelihara hati agar tidak kotor  dan  rusak, sangat dianjurkan  

oleh  lslam. Hati  yang  bersih  dan  tidak  tercemarlah  yang  dapat memancarkan  EQ 

dengan  baik.  Diantara  hal  yang  merusak  hati  dan memperlemah  daya  kerjanya 

adalah dosa. Oleh karena itu  ayat-ayat Al-Qur'an  dan  Hadis  Rasulullah  saw  

banyak berbicara tentang  kesucian hati. Sekedar  untuk  menunjukan  contoh  dapat  

dikemukakan  pada ayat-ayat  dan  hadis berikut :   

1. QS al-A'rāf/7: 179   

                        

                               

           

Terjemahnya : 

“ Dan sungguh, akan kami isi neraka jahanam banyak dari kalangan jin dan 
manusia.mereka memiliki hati.,tetapi tidak di pergunakannya untuk 
memahami ( ayat-ayat Allah) dan mereka memiliki mata (tetapi ) tidak di 
pergunakannya untuk melihat (tanda tanda kekuasaan Allah), dan mereka 
mempunyai telinga, (tetapi) tidak di pergunakannya, untuk (mendengarkan 
ayat-ayat Allah). Mereka seperti hewan ternak bahkan lebih sesat lagi mereka 

                                                 
10Daniel Goleman, Working With Emotional Intellegence, (New York :Penerbit Bantam 

Books,1999),  h. 88. 
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itulah orang-orang yang lengah.11 

Ayat tersebut menyatakan bahwa orang yang hatinya  tidak  dapat berfungsi 

sebagaimana mestinya  disebabkan kotor, disamakan dengan binatang, malahan lebih 

hina lagi.  Allah Swt menciptakan manusia dengan potensi yang sempurna yaitu 

dikarunia akal. Dengan potensi akal inilah dimaksudkan agar manusia bisa berfikir 

dan memahami apa maksud tujuan diciptakannya di muka bumi ini. Karena itu, akal 

mesti dipergunakan dan dijaga dengan sebaik-baiknya untuk menjalankan visi dan 

misinya di muka bumi yakni mengabdi dan menjadi khalifatullah. 12 

Ayat ini menyatakan bahwa manusia dan jin diberi oleh Allah Swt potensi 

berupa hati/akal (Qalbu). Namun karena akal/hatinya tidak digunakan untuk 

mengerti, berfikir, dan merenung apa yang tersurat dan yang tersirat, sehingga 

melanggar ketentuan yang digariskan oleh Allah Swt, akibatnya mereka menjadi 

penghuni neraka. Ayat ini menjadi penjelasan mengapa seeorang tidak mendapat 

petunjuk dan mengapa pula yang lain disesatkan Allah Swt, ayat ini juga berfungsi 

sebagai ancaman kepada mereka yang mengabaikan tuntunan pengetahuannya.13  

Manusia pada dasarnya makhuk yang sempurna dan mulia, namun bisa 

berubah statusnya menjadi makhluk yang paling rendah dan hina bahkan lebih hina 

daripada prilaku binatang. Hal ini terjadi karena manusia memperturutkan hawa 

nafsunya dan menghilangkan akal atau rnalar sehatnya. 

 

                                                 
11Kementerian Agama Republik Indonesia, Al-Qura‟an dan Terjemah (Jakarta: Ummul Qura, 

2017), h. 174. 
12M. Quraish Shihab, Tafsir Al-Misbah Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur‟an, ( Jakarta : 

Penerbit Lentera Hati, 2009 ), h. 378. 
13M. Quraish Shihab, Tafsir Al-Misbah Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur‟an,h. 379. 
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2. QS al-Hajj/22: 46 

                           

                    

Terjemahnya:  

“ Maka tidak pernahkah mereka berjalan dibumi, sehingga hati (akal) mereka 

dapat memahami, telinga mereka dapat mendengar? Sebenarnya bukan mata 
itu yang buta, tetapi yang buta ialah hati yang di dalam dada”. 

14 

Ayat tersebut menegaskan bahwa orang yang  tidak  mengambil pelajaran dari  

perjalanan   hidupnya  di  muka bumi, adalah orang yang buta hatinya.  Kemudian 

Hendaknya kita semua sebagai umat Muslim Merenungi maknanya secara mendalam 

dengan akal pikiran yang jernih, memikirkannya serta mengambil pelajaran (i‟tibar), 

nasehat dan menyimaknya penuh perhatian. Karena sesungguhnya yang buta itu 

bukan penglihatannya akan tetapi hatinya yang buta terhadap kebenaran dan dalam 

mengambil pelajaran.itulah yang sering menjadi sebab seseorang sulit menerima 

kebaikan dan kebenaran bila hatinya mati. 

3. QS al-Baqarah/2: 74 

                         

                                   

                 

Terjemahnya : 

”Kemudian setelah itu hatimu menjadi keras, sehingga (hatimu) seperti batu, 
bahkan lebih keras. Padahal dari batu-batu itu pasti ada (sungai-sungai yang 

                                                 
14 Kementerian Agama Republik Indonesia, Al-Qura‟an dan Terjemah. h. 337. 
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airnya) memancar dari padanya. Adapula yang terbelah lalu keluarlah mata air 
daripadanya.dan ada pula yang meluncur jatuh karena takut kepada Allah. 
Dan Allah tidaklah lengah terhadap apa yang kamu kerjakan.”

15 

Ayat tersebut  menegaskan  bahwa orang yang hatinya  tidak disinari  dengan  

petunjuk  Allah  swt  diumpamakan lebih keras dari batu.  Pada ayat ini, Allah Swt. 

memberi perumpamaan bahwa apabila hati manusia telah membatu, maka hati 

tersebut bisa menjadi lebih keras dari batu itu sendiri. Sekeras-kerasnya batu, apabila 

ditempa air secara terus-menerus pasti akan berbekas. Akan tetapi hati manusia 

apabila sudah membatu, maka akan sulit menerima nasihat, sesering dan sehebat apa 

pun nasihat itu. Sekeras-kerasnya batu, kadang bisa mengeluarkan air yang jernih dari 

sela-selanya “padahal diantara batu-batu itu sungguh ada yang mengalir sungai-

sungai dari padanya dan di antaranya sungguh ada yang terbelah lalu keluarlah mata 

air dari padanya”. Ayat ini sangat penting sebagai bahan evaluasi diri. Kita harus 

sering bertanya pada diri sendiri, apakah hati kita telah membatu? Hati yang membatu 

ditandai dengan tidak bisa menerima nasihat sebaik apa pun dan dari siapa pun. Pada 

manusia yang hatinya telah membatu, terkadang akal sehatnya pun mandul. 

Logikanya tidak bisa menilai sesuatu yang bersifat maslahat ataupun madharat. 

4. QS Fuşşilat/41: 5 

                           

         

Terjemahnya:  

“ Dan mereka berkata, “ Hati kami sudah tertutup dari apa yang engkau seru 

Kami kepadanya, dan telinga kami sudah tersumbat dan diantara kami dan 
engkau ada dinding, karena itu lakukanlah (sesuai kehendakmu), 

                                                 
15Kementerian Agama Republik Indonesia, Al-Qura‟an dan Terjemah. h. 11. 
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sesungguhnya kami akan melakukan (sesuai kehendak kami)”
16 

 Ayat tersebut menyatakan adanya pengakuan dari orang  yang tidak 

mengindahkan  petunjuk  agama  bahwa   hati  mereka tertutup dan telinga mereka 

tersumbat.  

5. Hadiṡ Ṣahih Bukhari, Rasulullah saw bersabda:  

ثَ نَا أَبوُ نُ عَيْمٍ حَدَّثَ نَا زكََريَِّاءُ عَنْ عَامِرٍ قَالَ سَمِعْتُ الن     : سَمِعْتُ عْمَانَ بْنَ بَشِيرٍ يَ قُولُ حَدَّ
هُمَا مُشَب َّهَاتٌ لََ يَ عْلَمُهَا كَثِيرٌ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَ قُولُ الْحَلََلُ بَ يِّنٌ وَالْحَرَ  ن َ امُ بَ يِّنٌ وَبَ ي ْ

رَأَ لِدِينِهِ وَعِرْضِهِ وَمَنْ وَقَعَ فِي الش بُ هَاتِ كَرَاعٍ يَ رْعَى  حَوْلَ مِنْ النَّاسِ فَمَنْ ات َّقَى الْمُشَب َّهَاتِ اسْتَب ْ
حِمًى أَلََ إِنَّ حِمَى اللَّهِ فِي أَرْضِهِ مَحَارمُِهُ أَلََ وَإِنَّ فِي  الْحِمَى يوُشِكُ أَنْ يُ وَاقِعَهُ أَلََ وَإِنَّ لِكُلِّ مَلِكٍ 

    17الْجَسَدِ مُضْغَةً إِذَا صَلَحَتْ صَلَحَ الْجَسَدُ كُل هُ وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُل هُ أَلََ وَهِيَ الْقَلْبُ 
               

Artinya: 
 

“Telah menceritakan kepada kami Abu Nuaim, telah menceritakan kepada 
kami Zakariya dari „Amir berkata; aku mendengar  Rasulullah SAW bersabda: 
“yang halal sudah jelas dan yang haram juga sudah jelas. Namun diantara 
keduanya ada perkara syubhat (samar) yang tidak diketahui oleh banyak 
orang. Maka barangsiapa yang menjauhi diri dari yang syubhat berarti telah 
memelihara agamanya dan kehormatannya. Dan  barangsiapa yang sampai 
jatuh (mengerjakan) pada  perkara-perkara syubhat, sungguh dia seperti 
seorang penggembala yang menggembalakan ternaknya di pinggir jurang 
yang dikhawatirkan akan jatuh kedalamnya. Ketahuilah bahwa setiap raja 
memiliki batasan, dan ketahuilah bahwa batasan larangan Allah di bumi-Nya 
adalah apa-apa yang diharamkn-Nya. Dan ketahuilah bahwa setiap tubuh ada 
segumpal darah yang apabila baik maka baiklah tubuh tersebut dan apabila 
rusak maka rusaklah tubuh tersebut. Ketahuilah, ia adalah hati”. (Hadis 
Riwayat Bukhori). 
 
 
 

                                                 
16 Kementerian Agama Republik Indonesia, Al-Qura‟an Tajwid dan Terjemah. h. 477. 
17

Muhammad  Fu‟ad Abdul Baqi, Al-Lu‟lu Marjan Fimli Ittafaqa‟ Alaihi Asy-Syaikhani Al 
Bukhari wal Muslim, Hadis Shahih Bukhari Muslim Lengkap,(Surakarta, Penerbit Insan Mulia, Cet.4: 
Januari 2014), h. 674. 
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6. Hadiṡ Ṣahih, Rasulullah saw bersabda:  

َ خَطِيئتًَ  قبَلَ  -صهً اللّ عهيه وسهم- عَنْ أبًَِ هسَُيْسَةَ عَنْ زَسُىلِ اَللِّ  إنَِ انْعَبْدَ إِذَا أخَْطأَ

عَبدَ شِيدَ فيِهبَ نكُِتتَْ فًِ قهَْبِهِ نكُْتتٌَ سَىْدَاءُ فإَذَِا هىَُ نصََعَ وَاسْتغَْفسََ وَتبَةَ سُقمَِ قهَْبهُُ وَإنِْ 

حَتًَ تعَْهىَُ قهَْبهَُ وَهىَُ انسَانُ انرَِي ذَكَسَ اَللُّ ) كَلاَ بمَْ زَانَ عَهًَ قهُىُبِهِمْ مَب كَبنىُا 

يكَْسِبىُنَ 
18  

Artinya: 

“Dari Abu Hurairah, dari Rasulullah shallallahu „alaihi wa sallam, beliau 
bersabda, “Seorang hamba apabila melakukan suatu kesalahan, maka 
dititikkan dalam hatinya sebuah titik hitam. Apabila ia meninggalkannya dan 
meminta ampun serta bertaubat, hatinya dibersihkan. Apabila ia kembali 
(berbuat maksiat), maka ditambahkan titik hitam tersebut hingga menutupi 
hatinya. Itulah yang diistilahkan “ar raan” yang Allah sebutkan dalam firman-
Nya (yang artinya), „Sekali-kali tidak (demikian), sebenarnya apa yang selalu 
mereka usahakan itu menutupi hati mereka‟.”( HR. Al-Tirmiżi, Ibnu Majah, 
Ibnu Hibban, Ahmad). 

Mengacu  kepada  ayat  dan   hadis  tersebut  dapat  disimpulkan  bahwa   EQ  

berkaitan  erat dengan kehidupan  keagamaan.  Apabila  petunjuk  agama  dijadikan   

panduan  kehidupan, maka  akan  berdampak positif  terhadap kecerdasan emosional 

Begitu pula sebaliknya. 

B. Kecerdasan Spiritual  

1. Pengertian Kecerdasan Spiritual  

Zohar dan Marshall mengatakan kecerdasan spiritual adalah kecerdasan untuk 

menghadapi dan memecahkan persoalan makna dan nilai, yaitu menempatkan  

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

serta menilai bahwa tindakan atau jalan hidup seseorang lebih bermakna  

                                                 
18HR. Al Tirmidzi no. 3334, Ibnu Majah no. 4244, Ibnu Hibban (7/27) dan Ahmad (2/297). At 

Tirmidzi mengatakan bahwa hadits ini hasan shahih. Syaikh Al Albani mengatakan bahwa hadits ini 
hasan. 
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dibandingkan  dengan  orang  lain.19 

Menurut Ginanjar dalam Saefullah kecerdasan spiritual adalah kemampuan 

untuk memberi makna spiritual terhadap pemikiran, perilaku dan kegiatan, serta 

mampu menyinergikan EQ dan SQ secara komprehensif. Kecerdasan spiritual sangat 

penting dalam kehidupan manusia untuk membedakan yang baik dengan yang buruk, 

memberi manusia kemampuan untuk menyesuaikan dirinya dengan aturan-aturan 

yang baru.20 

Zohar dalam bukunya Spiritual Capital mengatakan bahwa SQ 

memungkinkan kita untuk melangsungkan “permainan tak terbatas”, SQ 

memungkinkan kita untuk bermain dengan batas-batas. SQ membuka peluang bagi 

kita untuk mengubah aturan-aturan atau menyusun aturan-aturan baru. SQ membuat 

kita bisa mengkritisi apa-yang-ada (what-is) dari sudut pandang apa yang mungkin 

(what might be). SQ adalah kecerdasan transformatif yang membuka kemungkinan 

bagi kita untuk mengubah paradigma lam menemukan paradigma baru. SQ punya 

kemampuan untuk membingkai pola dan cara lama. SQ juga mempunyai kekuatan 

untuk meruntuhkan motivasi lama dan membawa kita ke motivasi yang lebih tinggi.21 

Kecerdasan spiritual memungkinkan lahirnya wawasan dan pemahaman   

untuk   beralih   dari   sisi   dalam   ke   permukaan  keberadaan seseorang,  tempat  

seseorang  bertindak,  berpikir, dan merasa. Kecerdasan spiritual juga menolong 

seseorang untuk berkembang. Lebih dari sekedar melestarikan apa  yang  diketahui  

                                                 
19Danah Zohar dan Ian Marshall, Memanfaatkan Kecerdasan Spiritual Dalam Berfikir 

Integralistik Dan Holistik Untuk Memaknai Kehidupan, (Bandung:Penerbit Mizan,2002), h.  4. 
20Saefullah,  Psikologi Perkembangan dan pendidikan, ( Bandung: CV Pustaka Setia, 2012),  

h. 65. 
21Danah Zohar dan Ian Marshall, Spiritual Capital, (Bandung: Penerbit Mizan, 2004), h. 185. 
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atau  yang  telah  ada,  kecerdasan spiritual membawa seseorang  pada apa   yang   

tidak   diketahui   dan   pada   apa  yang  mungkin.  Kecerdasan  spiritual  membuat  

seseorang  menghasratkan motivasi-motivasi  yang   lebih   tinggi   dan   membuatnya 

bertindak dengan motivasi-motivasi ini. Dalam evolusi manusia, pencarian akan 

maknalah yang menggerakkan otak seseorang untuk   mengembangkan bahasa.  

Dalam evolusi masyarakat, pencarian akan makna dan nilai-nilai 

mendalamlah  yang menyebabkan seseorang menyeleksi para pemimpin terbaik  bagi  

kelompoknya.  Pencarian    kecerdasan  spiritual  akan  makna, tujuan,  dan    nilai-

nilai  yang  lebih  agung  membuat  seseorang  tidak  puas dengan  apa  yang  telah  

tersedia,  dan  mengilhaminya  untuk  mencipta  lebih banyak  lagi.  Kecerdasan  

spiritual  juga  mendorong  seseorang  untuk  tumbuh dan berkembang sebagai 

sebuah budaya. 

2. Dimensi dan Penilaian kecerdasan Spiritual 

Kecerdasan spiritual  menyediakan  satu   jenis wawasan dan   pemahaman  

nirbatas mengenai  keseluruhan  sebuah  situasi,  sebuah  masalah, atau   mengenai   

keseluruhan eksistensi itu sendiri. Kecerdasan spiritual membuat seseorang   

mengetahui atau menemukan kedalaman  atau   arti  penting   dari  segala  sesuatu.  

Menurut  Zohar  dan  Marshal  ada  beberapa penilaian kecerdasan spiritual sebagai 

berikut: 

a. Kemampuan bersikap fleksibel (adaptif secara spontan dan aktif) 

b. kemampuan untuk menghadapi dan memanfaatkan penderitaan 

c. Kemampuan untuk menghadapi dan melampaui rasa sakit 
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d. kualitas hidup yang diilhami oleh visi dan nilai-nilai 

e. Kecenderungan untuk melihat keterkarkaitan antara berbagai hal 

f. keengganan untuk menyebabkan kerugian yang tidak perlu. 

g. Memiliki kemudahan untuk bekerja melawan konvensi/bekerja dengan mandiri.22 

Dalam hal ini peneliti mengambil lima dimensi sebagai acuan dalam 

penelitian. Lima dimensi itu adalah kemampuan untuk bersikap fleksibel, kemampuan 

untuk menghadapi dan memanfaatkan penderitaan, kemampuan untuk menghadapi 

dan melampaui perasaan sakit, kualitas hidup yang diilhami oleh visi dan nilai-nilai, 

dan keengganan untuk menyebabkan kerugian yang tidak perlu. 

Menurut Jalaluddin Rumi dalam buku yang ditulis Chittic menjelaskan bahwa 

kecerdasan spiritual sebagai “kemampuan   menghidupkan   kebenaran   yang   paling   

dalam.   Itu   berarti mewujudkan  hal  yang  terbaik,  utuh  dan  paling  manusiawi  

dalam  batin. Gagasan,  energi,  visi,  nilai,  dorongan,  dan  arah  panggilan  hidup,  

mengalir dari dalam, dari suara keadaan kesadaran yang hidup bersama cinta”.
23 

Dapat juga dikatakan bahwa kecerdasan spiritual merupakan  kemampuan  untuk  

memberi  makna  ibadah  terhadap  setiap  perilaku  dan  kegiatan, melalui langkah-

langkah dan  pemikiran  yang  bersifat  fitrah dalam  upaya  menggapai  kualitas  

hanif  dan  ikhlas.24 

SQ  adalah suara hati Ilahiyah yang memotivasi  seseorang untuk berbuat atau 

                                                 
22Danah zohar dan Ian Marshall, SQ Kecerdasan Spiritual, (Bandung:Penerbit Mizan, 2007) , 

h. 14. 
23Chittick, WC, Ajaran-Ajaran Spiritual Jalaluddin Rumi, (Yogyakarta: Penerbit M. Sadata 

Ismail dan Ahmad Nidjam, 2001), h. 33. 
24Ary Ginanjar Agustian, ESQ , (Cet 7 : Jakarta:  Penerbit Arga, 2002), h. XLIII. 
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tidak  berbuat. Kalau  EQ berpusat di hati,  maka  SQ  berpusat  pada "hati nurani" 

(Fuad/dhamir). Kebenaran suara fuad tidak perlu diragukan  Sejak  awal kejadiannya, 

"fuad" telah  tunduk  kepada  perjanjian  ketuhanan  dalam QS. al-A‟rāf /7:172. 

                                

                              

Terjemahnya: 

"Dan ingatlah ketika tuhanmu mengeluarkan deari sulbi (tulang belakang) 
anak cucu Adam keturunan mereka dan Allah mengambil kesaksian terhadap 
roh mereka (seraya berfirman), “bukankah Aku ini Tuhanmu?” mereka 

menjawab, „betul (Engkau Tuhan kami), “ kami bersaksi, “ (kami lakukan 

demikian itu) agar dihari kiamat kamu tidak mengatakan, “ sesungguhnya 

ketika itu kami lengah terhadap ini.” 25 

SQ adalah landasan  yang diperlukan untuk memfungsikan IQ, EQ dan MQ  

secara  efektif.  Dengan  demikian  SQ  merupakan  kecerdasan  tinggi  kita, yang   

mampu   memberikan   makna   ibadah   terhadap   setiap perilaku   dan kegiatan,  

melalui  langkah-langkah  pemikiran  bersifat  fitrah  (suci)  menuju manusia 

seutuhnya (hanif) dan memiliki pola pemikiran tauhid (integralistik), serta  bersifat  

hanya  karena  Allah  semata.26 Sehingga  kecerdasan  spiritual mempunyai  

hubungan  dengan  kualitas  batin  seseorang, yang  mengarahkan seseorang  untuk  

berbuat  lebih  manusiawi,  sehingga  dapat  menjangkau  nilai -nilai  luhur  yang  

mungkin  belum  tersentuh  oleh  akal pikiran  manusia. 

SQ walaupun mengandung  kata spiritual tidak selalu terkait dengan 

kepercayaan atau agama. SQ lebih  kepada  kebutuhan  dan  kemampuan manusia  

                                                 
25Kementerian Agama Republik Indonesia, Al-Qura‟an dan Terjemah, h. 173. 
26

Ary Ginanjar Agustian, Rahasia Sukses Membangun Kecerdasan Emosi dan Spiritual ESQ: 
Emotional Spiritual Quotient Berdasarkan 6 Rukun Iman dan 5 Rukun Islam, h. 13. 
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untuk menemukan  arti  dan  menghasilkan  nilai  melalui  pengalaman  yang  mereka 

hadapi. Akan tetapi, beberapa penelitian menunjukkan bahwa seseorang yang 

memiliki kepercayaan atau menjalankan agama,umumnya memiliki tingkat 

kecerdasan  spiritual  yang  lebih  tinggi  dibandingkan dengan  mereka  yang tidak 

memiliki kepercayaan atau tidak menjalankan agama. 

Menurut pandangan Islam, kecerdasan spiritual memiliki  makna  yang sama  

dengan  al-ruh, pemahaman al-ruh  tidak  terlepas dari  QS  al-Sajadah/32: 9  sebagai 

berikut: 

                        

      

Terjemahnya: 
“Kemudian Dia menyempurnakan dan meniupkan ke dalamnya roh (ciptaan)-

Nya dan Dia menjadikan bagi kamu pendengaran, penglihatan dan hati;  
(tetapi)  kamu  sedikit  sekali bersyukur”.

27 

Ayat tersebut melukiskan sekelumit dari substansi manusia. Makkhluk ini 

terdiri dari tanah dan ruh Ilahi. Karena tanah, sehingga manusia dipengaruhi oleh 

kekuatan alam, sama halnya dengan makhluk–makhluk hidup di bumi lainnya. Ia 

butuh makan, minum, hubungan seks dan lain-lain. Dengan ruh ia meningkat dari 

dimensi kebutuhan tanah itu,  walau ia tidak dapat bahkan tidak boleh melepaskannya 

karene tanah adalah bagian dari substansi kejadiannya. Ruhpun memiliki kebutuhan-

kebutuhan, agar dapat terus menghiasai manusia. Dengan ruh manusia diantar menuju 

tujuan non materi yang tidak dapat diukur di laboratorium, tidak juga dikenal oleh 

alam materi. Dimensi spiritual inilah yang mengantar manusia untuk cenderung 

                                                 
27Kementerian Agama Republik Indonesia, Al Qurān, Tajwid dan Terjemah (Jakarta: Dharma 

Art, 2015),  h. 415. 
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kepada keindahan, pengorbanan, kesetiaan, pemujaan dan lain-lain. Itulah yang 

mengantar manusia menuju suatu realitas yang Maha sempurna tanpa cacat, tanpa 

batas dan tanpa akhir.28 

C. Hasil Belajar Pendidikan Agama Islam 

1. Pengertian Hasil Belajar  

Sebelum membahas penegertian hasil belajar PAI terlebih dahulu dijelaskan 

tentang arti dari belajar. Belajar merupakan proses dari dalam individu yang 

berinteraksi dengan lingkungan untuk mendapatkan perubahan dalam prilakunya.29 

Selanjutnya menurut Yamin belajar adalah kegiatan yang memerlukan kosentrasi 

tinggi. Tempat dan lingkungan belajar yang nyaman memudahkan peserta didik  

untuk berkonsentrasi. Dengan mempersiapkan lingkungan yang tepat, peserta didik 

akan mendapatkan hasil yang lebih baik dan dapat menikmati proses belajar yang 

peserta didik lakukan.30 

Sementara itu nasution mengartikan belajar dalam tiga pandangan: Pertama, 

belajar adalah perubahan-perubahan dalam urat saraf, artinya belajar adalah 

pemebntukan saluran-saluran yang lancer dalam system urat saraf sebagai perubahan 

fisiologi yang tak dapat dibuktikan atau disangkal kebenarannya. Kedua, belajar 

adalah perubahan pengetahuan. Ketiga, belajar adalah perubahan keadaan berkat 

pengalaman dan latihan. Belajar membawa sesuat perubahan pada diri individu yang 

belajar. Perubahan itu tidak hanya mengenai jumlah pengetahuan melainkan juga 

                                                 
28M. Quraish Shihab, Tafsir Al-Misbah Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur‟an,h. 186. 
29Purwanto, Evaluasi Hasil Belajar (Cet. III:  Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2011), h. 38-39.  
30 Martinis Yamin, Paradigma Baru Pembelajaran (Cet.I; Jakarta: Gaung Persada (GP) 

Press,@011), h. 297. 
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dalam bentuk kecakapan, kebiasaan, sikap, penegertian, penghargaan, minat, 

penyesuaian diri, kesimpulannya belajar ialah segala segala aspek organisme atau 

pribadi seseoarang. Karena seseorang yang melakukan proses belajar memiliki 

perbedaan prilaku yang sangat mendasar.31  

Setiap manusia (insan) yang dilahirkan ke muka bumi pada hakikatnya dalam 

keadaan tidak berilmu, sebagaimana dijelaskan dalam firman Allah swt dalam QS an-

Naḥl/16 : 78 yang berbunyi :  

                                 

            

Terjemahnya:  
“Dan Allah mengeluarkan kamu dari perut ibumu dalam keadaan tidak 
mengetahui sesuatupun, dan dia memberi kamu pendengaran, penglihatan dan 
hati, agar kamu bersyukur.” 

32 

Berdasarkan ayat di atas diketahui bahwa tidak ada suatu pengetahuan yang 

dimiliki manusia, maka manusia memerlukan belajar agar memiliki ilmu. Adapun 

mengenai pengertian belajar terdapat beberapa pendapat diantaranya:  

a. Belajar adalah proses perubahan tingkah laku sebagai akibat pengalaman dan 

latihan.  

b. Perubahan tingkah laku akibat belajar itu dapat berupa memperoleh perilaku yang 

baru atau memperbaiki / meningkatkan perilaku yang sudah ada. 33 

                                                 
31Nasution, Didaktif Asas-asas Mengajar (Ed. 2 Cet. I; Jakarta: Bumi Aksara, 1995), h.34.  
32Kementerian Agama Republik Indonesia, Al Qurān, Tajwid dan Terjemah (Jakarta: Dharma 

Art, 2015), h. 275. 
33Alisuf Sabri, Psikologi Pendidikan (Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya, 2007) h. 55. 



36 
 

c. Belajar adalah perubahan tingkah laku atau penampilan dengan serangkaian 

kegiatan misalnya dengan membaca, mengamati, mendengarkan, meniru dan 

sebagainya.34 

Sedangkan pengertian belajar menurut Wasty Soemanto adalah proses dasar 

dari perkembangan hidup manusia. Dengan belajar, manusia melakukan perubahan-

perubahan sehingga tingkah lakunya berkembang. Semua aktifitas dan prestasi hidup 

manusia tidak lain adalah hasil dari belajar. Kita pun hidup dan bekerja menurut apa 

yang telah kita pelajari. Belajar itu bukan sekadar pengalaman. Belajar adalah suatu 

proses, dan bukan suatu hasil. Belajar berlangsung secara aktif dengan menggunakan 

berbagai bentuk perbuatan untuk mencapai suatu tujuan. 35 

Berdasarkan beberapa definisi belajar tersebut dapat disimpulkan bahwa , 

belajar adalah suatu proses perubahan perilaku individu secara menetap sebagai hasil 

dari proses pengalaman dan interaksi lingkungan yang melibatkan proses 

pengetahuan yang didapat melalui pengalaman dan latihan baik perubahan tersebut 

berupa sikap, pengetahuan, pemahaman, keterampilan dan sebagainya. 

Dalam proses pembelajaran untuk mengetahui tingkat pemahaman peserta 

didik terhadap materi yang disampaikan oleh pendidik adalah melihat hasil belajar 

peserta didik yang didapatkan selama proses pembelajaran berlangsung. Hasil belajar 

merupakan hasil yang didapatkan pesert didik dalam belajar, baik itu pada aspek 

afektif, kognitif, maupun psikomotoriknya. 

                                                 
34Sardiman, A.M, Interaksi dan Motivasi Belajar Mengajar, (Cet. Ke-4: Jakarta: Rajawali, 

1992), h.  22. 
35Wasty Soemanto, Psikologi Pendidikan Landasan Kerja Pemimpin Pendidikan (Cet, ke-5: 

Jakarta: PT Rineka Cipta, 2006),  h. 104. 
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Hasil belajar adalah penilaian pendidikan tentang kemajuan peserta didik 

dalam segala hal yang dipelajari di sekolah yang menyangkut pengetahuan, 

kecakapan dan keterampilan yang dinyatakan sesudah hasil penelitian.36 Selanjutnya, 

Slameto memberi batasan untuk hasil belajar adalah pekerjaan yang berhasil, hasil itu 

menunjukan ketepatan suatu manusia dan suatu bangsa.37 

Hasil belajar adalah kempampuan yang diperoleh anak setelah melalui 

kegiatan belajar. Belajar itu sendiri merupakan suatu proses dari seseorang yang 

berusaha untuk memperoleh suatu bentuk perubahan prilaku yang telatif menetap.38 

Dalam kegiatan belajar yang terprogram dan terkontrol yang disebut kegiatan 

pembelajaran atau keadaan intruksional, tujuan belajar telah ditetapkan lebih dahulu 

oleh pendidik. Anak yang behasil dalam  belajar ialah yang berhasil mencapai tujuan-

tujuan pembelajaran atas tujuan intruksional.  

Menurut Suprijono hasil belajar adalah pola-pola perbuatan, nlai-nilai, 

penegrtian-pengertian, sikap-sikap berikut: 

1. Informasi Verbal, yaitu kapabilitas mengungpun tertulis. Kemampuan 

kapkan pengetahuan dalam bentuk bahasa, baik lisan maupun tertulis. 

Kemampuan merespon secara spesifik terhadap rangsangan spesifik. 

Kemapuan tersebut tidak memerlukan manipulasi symbol, pemecahan 

masalah, maupun penerapan aturan. 

2. Ketermpilan intelektual, yaitu kemapuan mempresentasikan konsep dan 

                                                 
36Djamara, Strategi Belajar Mengajar (Jakarta: Rineka Cipta, 1997), h.7.   
37Slameto, Belajar dan Faktor-faktor yang Mempengaruhinya (Jakarta: Rineka Cipta, 2003), 

h. 5. 
38Abdurrahman Mulyono, Pendidikan Bagi Anak Berkesulitan Belajar  (Jakarta: PT. 

RinekaCipta, 2003), h. 37-38. 
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lambing. Keterampilan imtelektual terdiri dari kemempuan 

mengategorisasi, kempuan alitis-sintesis fakta konsep, dan 

mengembangkan prinsip-prinsip keilmuan. Keterampilan intelektual 

merupakn kemampuan melakukan aktifitas kognitif  bersifat khas. 

3. Strategi kognitif, ysitu kecakapan menyalurkan dan mengarahkan aktifitas 

kognitifnya. Kemampuan ini meliputi penggunaan konsep dan kaidah 

dalam memecahkan masalah. 

4. Keterampilan motoric, yaitu kemampuan melakukan serangkaian gerak 

jasmani dalam urusan dan koordinasi sehingga terwujud otomatisme gerak 

jasmani. 

5. Sikap adalah kemempuan menerima atau menolak objek berdasarkan 

penilaian terhadap objek tersebut. Sikap berupa kemampuan 

menginternalisasi eksternalisasi nilai-nilai. Sikap merupakan kemampuan 

menjadikan nilai-nilai sebagai standard prilaku.39 

Tujuan pendidikan yang ingin dicapai dapat dikategorikan menjadi tiga 

bidang yakni bidang Kognitif (penguasaan intelektual), bidang afektif berhubungan 

dengan sikap dan nilai serta bidang psikomotor (kemampuan/keterampilan 

bertindak/berprilaku). Ketiganya tidak berdiri sendiri, ketiganya harus Nampak , tapi 

merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan, bahkan membentuk hubungan 

dengan hirarki. Sebagai tujuan  yang hendak dicapai, ketiganya harus Nampak 

sebagai hasil belajar peserta didik di sekolah. Ketiga aspek tersebut harus dipandang 

sebagai hasil belajar peserta didik. Dari proses pengajaaran, hasil belajar tersebut 

                                                 
39Agus Suprijono, Cooperatif Learning; Teori dan Aplikasi Pikem (Jogjakarta: Pustaka 

Pelajar, 2009), h. 5-6. 
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nampak dalam perubahan tingkah laku secara teknik dan dirumuska dalam sebuah 

proses pernyataan verbal melalui tujuan pengajaran. Dengan kata lain rumusan tujan 

pengajaran berisikan hasil belajar yang diharapkan dikuasai peserta didik yang 

mencakup ketiga aspek tersebut. 

Tiga unsur yang terdapat dalam ketiga aspek hasil belajar tersebut sebagai 

berikut: 

a. Aspek kognitif 

Aspek kognitif meliputi : 

1. Pengetahuan hafalan (knowledge) 

Pengetahuan hafalan dimaksudkan sebagai terjemahan dari kata “knowledge” 

dari Bloon. Cakupan dalam pengetahuan hafalan termasuk pula pada pengetahuan 

yang sifatnya factual, disamping pengetahuan yang mengenai hal-hal yang perlu 

diingat kembali seperti batasan, peristilahan, bab, ayat, rumus, dan lain sebagainya. 

Dari sudut respon siswa pengetahuan itu perlu dihafal, diingat agar dapat dikuasai 

dengan baik. Ada bebrapa cara untuk dapat menguasai/menghafal misalnya dibaca 

berulang-ulang, menggunakan teknik mengingat (memo teknik) atau lazim dengan 

“jembatan keledai”. Tipe hasil ini merupakan tipe hasil belajar tingkat rendah jika 

dibandingkan dengan tipe hasil belajar lainnya. Namun demikian tipe hasil belajar ini 

penting sebagai prasyarat utama untuk menguasai dan mendapatkan tipe hasil belajar 

lain yang lebih tinggi. Setidak-tidaknya hafalan merupakan kemampuan terminal 

(jembatan) untuk menguasai tipe hasil belajar lainnya.40 

                                                 
40Nana Sudjana, Dasar-dasar Proses Belajar Mengajar , (Cet. III; Bandung:  CV. Sinar Baru, 

1991),  h. 50. 
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2. Pemahaman (comprehension) 

Tipe hasil belajar pemahaman lebih tinggi satu tingkat dari tipe hasil belajar 

pengetahuan hafalan. Pemahaman memerlukan kemampuan untuk menangkap makna 

atau arti dari suatu konsep. Untuk itu diperlukan adanya hubungan atau pertautan 

antara konsep dengan makna yang ada dalam konsep tersebut. 

Ada tiga macam pemahaman yang berlaku umum, pertama pemahaman 

terjemahan, yakni kesanggupan memahami makna yang terkandung di dalamnya. 

Misalnya memahami kalimat bahasa inggris ke dalam bahasa Indonesia, mengartkan 

lambing Negara, mengartikan Bhineka Tunggak Ika, dan lain sebagainya. Kedua, 

pemahaman penafsiran, misalnya memahami grafik, menghubungkan dua konsep 

yang berbeda, membedakan yang poko dan yang bukan pokok, ketiga pemahaman 

ekstrapolasi, yakni kesanggupan sesuatu atau memperluas wawasan. 

Ketiga macam tipe pemahaman tersebut kadang sulit membedakan, dan 

tergantung pada konteks isi pelajaran. Kata-kata operasional untuk merumuskan 

tujuan pembelajaran dalam bidang pemahaman ,antara lain: membedakan, 

menjelaskan,meramalkan, menafsirkan, memperkirakan, memberi contoh, mengbah, 

membuat rangkuman, menulis kembali, melukiskan dengan kata-kata semdiri. 

3. Penerapan (Aplikasi) 

Penerapan adalah kesanggupan menerapkan dan mengabstraksi suatu konsep , 

ide, rumus, hokum dalam situasi yang baru. Misalnya memecahkan persoalan dengan 

menggunakan rumus tertentu, menerapkan suatu dalil atau hokum dalam suatu 

persoalan. Jadi jalan aplikasi harus ada konsep, teori, hukum rumus. Dalil hokum 
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tersebut diterapkan dalam pemecahan suatu masalah (situasi tertentu) dengan 

perkataan lain, aplikasi bukan keterampilan motoric tetapi lebih banyak keterampilan 

mental.41 

Tingkah laku operasional untuk merumuskan tujuan instruksional biasanya 

menggunakan kata-kata menghitung, memecahkan, mendemonstrasikan, 

mengunkapkan, menjalankan, menggunkan, menghubungkan, mengerjakan, 

mengubah, menunjukan proses, memodifikasi, mengurutkan dan lain sebagainya.  

4. Analisis  

Analisis adalah kesanggupan memecah, mengurangi suatu integritas (kesatuan 

yang utuh) menjadi unsur-unsur atau bagian-bagian yang mempunyai 

tingkatan/hirarki. Analisi merupakan tipe hasil belajar yang kompleks, yang 

memanfaatkan unsur tipe hasil belajar sebelumnya, yakni pengetahuan, pemahaman, 

dan aplikasi. Kemampuan menalar pada hakekatnya mengandung unsur analisis,. 

Apabila kempuan analisis telah dimiliki seseorang, maka seseorang dapat mengkreasi  

sesuatu yang baru. Kata-kata operasional yang lazim dipakai untuk dianalisis antara 

lain: menguraikan, memecahkan, membuat diagram, memisahkan, membuat garis 

besar, merinci, membedakan, menghubungkan, memilihn alternative dan lain-lain. 

5. Sintesis  

Sintesis adalah lawan analisis. Bila analisis tekanan pada kesanggupan 

menguraikan suatu integritas menjadi bagian yang bermakna, pada sintesis adalah 

kesanggupan menyatukan unsur atau bagian menjadi satu integritas. Berfikir sintesis 

adalah devergent sedangkan berfikir analisis adalah berfikir konvorgent. Berfikir 

                                                 
41 Nana Sudjana,  Dasar-dasar Proses Belajar Mengajar, h. 51. 
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sintesis dan analisis berfikir sesuatu untuk menentukan sesuatu yang baru (inovatif) 

akan lebih mudah dikembangkan. Bebrapa tingkah laku operasional biasanya 

tercermin dalam kata-kata mengkategorikan, menggabungkan, menghimpun, 

menyusun, mencipta, merancang, mengkonstruksi, mengorganisasi dan lain-lain. 

6. Evaluasi  

Evaluasi adalah kesnggupan memberikan suatu keputusan tentang nilai 

sesuatu berdasarkan judgement (kemampuan untuk menarik kesimpulan atas sesuatu 

yang dihadapi), tipe hasil belajar dikategorikan paling tinggi. 42 Tipe hasil belajar 

evaluasi, tekanan pada pertimbangan sesuatu nilai mengenai baik tidaknya, tepat 

tidaknya, dengan menggunakan kriteria tertentu. 

b. Aspek Afektif 

Ranah afektif meliputi lima jenjang kemampuan: 

1. Menerima (receifing) 

Jenjang ini berhubungan dengan kemampuan atau kesediaan peserta didik 

untuk ikut dalam fenomena atau situasi khusus (kegiatan dalam kelas, music, baca 

buku, dan sebagainya). Dipandang dari segi pengajaran, jenjang ini berhubungan 

dengan menimbulkan, mempertahankan, dan mengarahkan perhatian peserta didik. 

Hasil belajar dalam jenjang ini berjenjang mulai dari kesadaran bahwa sesuatu itu ada 

sampai kepada minat khusus dari pihak peserta didik. 

2. Menjawab (responding) 

Partisipasi peserta didik.Pada tingkat ini, peserta didik tidak hanya menghadiri 

                                                 
42 Nana Sudjana,  Dasar-dasar Proses Belajar Mengajar, h. 52. 
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suatu fenomena tertentu, tetapi juga mereaksi terhadapnya dengan salah satu cara. 

Hasil belajar dalam jenjang ini dapat menekankan kemauan untuk menjawab 

(misalnya sukarela, membaca dan menugaskan) atau kepuasan dalam menjawab 

(misalnya membaca untuk kenikmatan atau kegembiraan). 

3. Menilai (valuing) 

Jenjang ini bertalian dengan yang dikemukakan peserta didik terhadap suatu 

objek, fenomena atau tingkah laku tertentu.43 Jenjang ini berjenjang mulai dari hanya 

sekedar penerimaan nilai (ingin memperbaiki keterampilan kelompok) sampai 

ketingkat komitmen yang lebih tinggi (menerima tanggung jawab untuk fungsi 

kelompok yang lebih efektif). 

4. Organisasi (organization) 

Tingkat ini berhubungan dengan menyatukan nilai-nilai yang berbeda, 

menyelesaikan/memecahkan konfik diatara nilai-nilai itu, dan mulai berbentuk suatu 

sistem nilai yang konsisten secara internal. Sehingga memberikan penekanan dari 

pada membandingka, menghubungkan dan mensitesiskan nilai-nilai. Hasil belajar 

bertalian dengan konseptualisasi nilai-nilai (mengakui tanggung jawab tiap individu 

untuk memperbaiki hubungan-hubungan manusia) atau dengan organisasi suatu 

sistem nilai (merencanakan suatu pekerjaan yang memenuhi kebutuhannya baik 

dalam hal keamanan, ekonomi maupun pelayanan social. 

5. Karakteristik dengan suatu nilai atau kompleks nilai (characterization by 

a value or value comlex). 

Pada jenjang ini individu mempunyai system nilai yang mengontrol tingkah 

                                                 
43Daryanto, Evaluasi Pendidikan, (Cet. II; Jakarta: PT. Rineka ipta, 2001), h. 117. 
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lakunya untuk suatu waktu yang culup lama sehingga membentuk karakteristik “pola 

Hidup”.
44 Akibatnya tingkah lakunya menetap, konsisten dan dapat diramalkan. Hasil 

belajar meliputi banyak kegiatan, tapi menekankan lebih besar  diletakan pada 

kenyataan bahwa tingkah laku itu menjadi ciri khas atau karakteristik peserta didik 

itu. 

c. Aspek Psikomotorik 

Taraf-taraf psikomotorik; 

1. Persepsi  

Taraf pertama dalam melakukan kegiatan yang bersifat motoric ialah 

menyadari objek, sifat, atau hubungan-hubungan melalui alat indera. Taraf ini 

mencakup kemampuan menafsirkan rangsangan, peka terhadap rangsangan dan 

mendiskriminasikan rangsangan. Taraf ini merupakan bagian utama dalam rangkaian 

situai yang menimbulkan kegiatan motoric. 

2. Kesiapan (set) 

Pada taraf ini terdapat kesiapan untuk melakukan suatu tidakan atau untuk 

bereaksi terhadap suatu kejadianmenurut cara tertentu. kesiapan mencakup tiga aspek 

yakni intelektual, psikis dan emosional. Pada taraf ini terlihat tindakan sesorang 

bahwa ia sedang berkonsentrasi dan menyiapkan diri psikis dan mental.. 

3. Gerakan terbimbing (Respon terbimbing) 

Taraf ini merupakan permulaan pengembangan keterampilan motorik, yang 

ditekankan ialah kemampuan-kemampiuan yang merupakan bagian dari keterampilan 

                                                 
44 Daryanto, Evaluasi Pendidikan, h. 118. 
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yang lebih komleks. Respon terbimbing adalah perbuatan individu yang dapat 

diamati yang terjadi denagn bimbingan individu lain yang memberikan contoh, 

umpamanya anak ikut menyapu halaman bersama orang tuanya.45 

4. Gerakan terbiasa (respons mekanisme) 

Pada taraf ini peserta didik sudah yakin akan kemampuannya dan sedikit 

banyaknya terampil melakukan suatu perbuatan. Di dalam dirinya sudah terbentuk 

kebiasaan untuk memberi respon sesuai dengan jenis-jenis perangsan dan situasi yang 

dihadapi. 

5. Gerakan (respon) kompleks 

Pada taraf ini peserta didik dapat melakukan perbuatan motorik  yang 

kompleks, karena pada gerakan yang dituntut memang sudah kompleks. Perbuatan ini 

dapat dilakukan secara lancer, luwes, gesit atau lincah dengan menggunakan tenaga 

dan waktu yang sedikit mungkin.46 

Secara teknik dirumuskan dalam sebuah proses pernyataan verbal melalui 

tujan pengajaran (tujuan instruksional) dengan perkataan lain rumusan tujuan 

pengajaran berisikan hasil belajar yang diharapkan dikuasai peserta didik yang 

mencakup ketiga aspek tersebut.   

Dapat disimpulkan bahwa hasil belajar adalah perubahan perilaku secara 

keseluruhan bukan hanya salah satu aspek potensi kemanusiaan saja. Artinya, hasil 

pembelajaran yang dikategorisasi oleh para pakar pendidikan tidak dilihat secara 

                                                 
45 Departemen Agama RI, Metodologi Pendidikan Agama Islam, (Cet.I; Jakarta: Direktorat 

Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, 2001), h. 63. 
46 Departemen Agama RI, Metodologi Pendidikan Agama Islam, h. 56. 
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fragmentaris atau terpisah tetapi secara komprehensif.. 

Sistem pengajaran di sekolah sekarang ini mengelompokan tujuan pendidikan 

yang hendak dicapai ke dalam tiga bidang, yaitu kognitif, afektif, dan psikomotorik 

sebagai tujuan yang hendak dicapai. Tiga bidang tersebut harus nampak dam 

dipandang sebagai hasil belajar, perubahan pada tiga bidang tersebut secara teknis 

dirumuskan dalam pernyataan verval melalui tujuan pengajaran.47 

Sedangkan hasil belajar Pendidikan Agama Islam adalah mencakup semua 

akibat yang dapat dijadikan imdikator tentang nilai dari penggunaan metode 

pembelajaran Pendidikan Agama Islam di bawa kondisi pembelajaran pendsidikan. 

Hasil belajar Pendidikan Agama Islam tertentu yang dikembangkan sesuai dengan 

kondisi yang ada. Sedangkan hasil yang diinginkan merupakan tujuan yang ingin 

dicapai yang biasanya sering mempengaruhi keputusan perancang pembelajaran 

pendidkan dalam melakukan pilihan suatu metode pe,mbelajaran yang paling baik 

umtuk digunakan sesuai   dengan kondisi pembelajaran yang ada.48 

Kesimpulan dari hasil belajar adalah hasil pengukuran dari penilaian usaha 

belajar yang dinyatakan dalam bentuk symbol, angka huruf maupun kalimat yang 

menceritakan hasil yang sudah dicapai oleh setiap anak pada priode tertentu. prestasi 

belajar merupakan hasil dari pengukuran terhadap peserta didik yang meliputi faktor 

kognitif, afektif dan psikomotor  setelah mengikuti proses pembelajaran yang diukur 

dengan menggunakan intrumrn tes yang relevan. Islam mengajarkan kepada setiap 

manusia untuk  berlomba-lomba dalam kebaikan sebagaimana dalam                       

                                                 
47Departemen Agama RI, Metodologi Pendidikan Agama Islam  (Cet. II: Jakarta: Direktorat 

Jenderal Kelembagaan Agama Islam, 2002), h. 56. 
48Muhaimin et. Al, Paradigma Pendidikan Agama Islam ( Cet.II; Bandung : PT Remaja 

Rosdakarya, 2002)  h. 151. 
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QS al-Baqarah:2/148. 

                            

          

Terjemahnya:  

“Dan bagi tiap-tiap umat ada kiblatnya (sendiri) yang ia menghadap 
kepadanya. Maka berlomba-lombalah (dalam membuat) kebaikan. di mana 
saja kamu berada pasti Allah akan mengumpulkan kamu sekalian (pada hari 
kiamat). Sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu”.

49 

Ayat tersebut mengisyaratkan bahwa setiap manusia muslim wajib bersaing 

dalam kebaikan termasuk dalam hal belajar. Dalam belajar, setiap peserta didik harus 

bersaing untuk memperoleh prestasi belajar yang baik, karena hal tersebut juga 

merupakan kebaikan. 

Hasil belajar seringkali digunakan sebagai ukuran untuk mengetahui seberapa 

jauh seseorang menguasai bahan yang sudah diajarkan. Untuk mengataktualisasikan 

hasil belajar tersebut diperlukan serangkaian pengukuran menggunakan alat evaluasi 

yang baik dan memenuhi syarat. pengukuran demikian karena pengukuran 

merupakan kegiatan ilmiah yang dapat diterapkan pada berbagai bidang termasuk 

pendidikan. Hasil (product) menunjuk suatu perolehan akibat dilakukannya suatu 

aktifitas atau proses yang mengakibatkan berubahnya input secara fungsional. Hasil 

produksi adalah perolehan yang didapatkan karena adanya kegiatan mengubah bahan 

(raw materials) menjadi barang jadi (finised good), hal yang sama berlaku untuk 

memberikan batasan bagi istilah hasil panen, hasil penjualan hasil pembangunan, 

termasuk hasil belajar. Dalam siklus input-proses-hasil, hasil dapat dengan jelas 

                                                 
49Kementerian Agama Republik Indonesia, Al Qurān, Tajwid dan Terjemah, h. 24. 
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dibedakan dengan input akibat perubahan oleh proses. Begitupula dalam kegiatan 

belajar mengajar, setelah mengalami belajar peserta didik berubah prilakunya 

dibanding sebelumnya.50  

Menuut Suprijono tujuan belajar yang eksplisit diusahakan untuk dicapai 

dengan tindakan instruksional yang dinamakan instuktional affect, yang biasanya 

bebentuk pengetahuan dan keterampilan. Sedangkan tujuan belajar sebagai hasil yang 

menyertai tujuan belajar intruksional, disebut nurturant affect. Bentuknya berupa 

kemampuan berpikir kritis dan kreatif , sikap terbuka dan demokatis menerima orang 

lain dan sebagainya. Tujuan ini merupakan konsekuensi logis dari peserta didik 

“menghidupi” (Live in) suatu sistim lingkungan belajar tertentu.51 

Berdasarkan pengertian tesebut dapat disimpulkan bahwa hasil belajar adalah 

ukuran tingkat keberhasilan yang dapat dicapai oleh seorang siswa berdasar 

pengalaman yang diperoleh setelah dilakukan evaluasi berupa tes dan biasanya 

diwujudkan dengan nilai tertentu serta menyebabkan terjadinya perubahan kognitif, 

afektif, maupun psikomotorik. 

2. Faktor-faktor yang mempengaruhi hasil belajar  

Faktor-faktor yang mempengaruhi hasil belajar siswa yaitu: 

a. Faktor Lingkungan  

Lingkungan merupakan bagian dari kehidupan anak didik. Dalam 

lingkunganlah anak didik hidup dan berinteraksi dalam mata rantai kehidupan yang 

                                                 
50Purwanto , Evaluasi Hasil Belajar, (Cet. III; Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2011), h. 4. 
51Agus Suprijono, Cooperatif Learning; Teori dan Aplikasi Pikem, h. 22. 
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disebut ekosistem. Saling ketergantungan antara lingkungan biotik dan abiotik tidak 

dapat dihindari.52.     

 Selama hidup anak didik tidak bisa menghindarkan diri dari lingkungan alami 

dan lingkungan sosial budaya. Interaksi dari kedua linmgkungan yang berbeda ini 

selalu terjadi dalam mengisi kehidupan belajar anak didik. Keduanya mempunyai 

pengaruh yang cukup signifikan terhadap belajar anak didik di sekolah.53.     

1) Lingkungan Alami 

Lingkunan hidup adalah lingkungan tempat tinggal anak didik, hidup dan 

berusaha di dalamnya. Pencemaran lingkungan hidup merupakan malapetaka bagi 

anak didik yang hidup di dalamnya. Keadaan suhu dan kelembaban udara 

berpengaruh terhadap belajar anak didik di sekolah. Belajar pada udara yang segar 

akan lebih baik hasilnya daripada belajar dalam keadaan udara yang panas dan 

pengap. 

 Lingkungan sekolah yang baik adalah lingkungan sekolah yang di dalamnya 

dihiasi dengan tanaman/pepohonan yang dipelihara dengan baik. Apotik hidup 

mengelompokkan dengan baik dan rapi sebagai laboratorium alam bagi anak didik. 

Sejumlah kursi dan meja belajar teratur rapi yang ditempatkan di bawah pohon-pohon 

tertentu agar anak didik dapat belajar mandiri di luar kelas dan berinteraksi dengan 

lingkungan. Kesejukan membuat anak didik betah tinggal berlama-lama di dalamnya. 

                                                 
52Abu Ahmadi dan Widodo Supriyono, Psikologi Belajar, (Jakarta: Rineka Cipta, 2013),  h. 

176. 
53Abu Ahmadi dan Widodo Supriyono, Psikologi Belajar, h. 177. 
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Begitulah lingkungan sekolah yang dikendaki. Bukan lingkungan sekolah yang 

gersang, pengap, tandus, dan panas yang berkepanjangan.54      

2) Lingkungan Sosial Budaya 

Sebagai anggota masyarakat, anak didik tidak bisa melepaskan diri dari ikatan 

sosial. Sistem sosial yang terbentuk mengikat perilaku anak didik untuk tunduk pada 

norma-norma sosial, susila, dan hukum yang berlaku dalam masyarakat. Demikian 

juga halnya di sekolah. Peraturan dan tata tertib di sekoalh harus anak didik taati. 

Pelanggaran yang dilakukan  oleh anak didik akan dikenakan sanksi sesuai dengan 

jenis dan berat ringannya pelanggaran. Lahirnya peraturan sekolah bertujuan untuk 

mengatur dan membentuk perilaku anak didik yang menunjang keberhasilan belajar 

di sekolah. 

Lingkungan sosial yang lebih mempengaruhi kegiatan belajar ialah orang tua 

dan keluarga siswa itu sendiri, sifat-sifat orang tua, praktik pengelolaan keluarga, 

ketegangan keluarga, dan demografi keluarga (letak rumah), semuanya dapat 

memberi dampak baik ataupun buruk terhadap kegiatan belajar dan hasil yang dicapai 

oleh siswa.55       

Lingkungan sosial budaya di luar sekolah merupakan sisi kehidupan yang 

mendatangkan problem tersendiri bagi kehidupan anak didik di sekolah. 

Pembangunan gedung sekolah yang tak jauh dari hiruk pikuk lalu lintas menimbulkan 

kegaduhan suasana kelas. Pabrik-pabrik yang didirikan di sekitar sekolah dapat 

menimbulkan kebisingan di dalam kelas. Keramaian terdengar sayup-sayup oleh anak 

                                                 
54Abu Ahmadi dan Widodo Supriyono, Psikologi Belajar, h.178. 
55Haryu Islamudin, Psikologi Pendidikan, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012), hal. 

190. 
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didik di dalam kelas. Bagaimana anak didik dapat berkonsentrasi dengan baik bila 

berbagai gangguan itu selalu terjadi di sekitar anak didik.56      

b. Faktor Instrumental 

1) Kurikulum 

Kurikulum adalah a plan for learning yang merupakan unsur subtansial dalam 

pendidikan. Setiap guru memiliki kurikulum untuk mata pelajaran yang dipegang dan 

diajarkan kepada anak didik. Setiap guru harus mempelajari dan menjabarkan isi 

kurikulum ke dalam program yang lebih rinci dan jelas sasarannya. Sehingga dapat 

diketahui dan diukur dengan pasti tingkat keberhasilan belajar mengajar yang telah 

dilaksanakan. 

Muatan kurikulum akan mempengaruhi intensitas dan frekuensi belajar anak 

didik. Seorang guru terpaksa menjejalkan  sejumlah bahan pelajaran kepada anak 

didik dalam waktu yang masih sedikit tersisa, karena ingin mencapai target 

kurikulum. Akan memaksa anak didik belajar dengan keras tanpa mengenal lelah. 

Padahal anak didik sudah lelah belajar ketika itu. Tentu saja hasil belajar yang 

demikian kurang memuaskan dan cenderung mengecewakan. Guru akan mendapat 

hasil belajar anak didik di bawah standar minimum. Hal ini disebabkan telah terjadi 

proses belajar yang kurang wajar pada diri setiap anak didik. Jadi, kurikulum dapat 

mempengaruhi proses dan hasil belajar anak didik di sekolah.57      

 

 

                                                 
56Syaiful Bahri Djamarah, Psikologi Belajar, hal. 179.  
57Syaiful Bahri Djamarah, Psikologi Belajar..h. 180-181 
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2) Program 

 Setiap sekolah mempunyai program pendidikan. Program pendidikan disusun 

untuk dijalankan demi kemajuan pendidikan. Keberhasilan di sekolah tergantung dari 

baik tidaknya program pendidikan yang dirancang. Program pendidikan disusun 

berdasarkan potensi sekolah yang tersedia, baik tenaga, finansial, dan sarana 

prasarana.58       

Program bimbingan dan penyuluhan mempunyai andil yang besar 

dalam keberhasilan belajar anak didik  di sekolah. Bervariasinya nilai kuantitatif di 

dalam buku rapor sebagai bukti  bahwa tingkat penguasaan bahan pengajaran oleh 

anak didik yang bermacam-macam. Bantuan mutlak diberikan kepada anak didik 

yang bermasalah agar mereka tenang dan bergairah dalam belajar. Ketiadaan tenaga 

bimbingan dan penyuluhan tidak menjadikan alasan untuk tidak  memberikan 

bantuan dalam usaha mengeluarkan anak didik dari kesulitan belajar.59   

Program pengajaran yang dibuat oleh guru akan mempengaaruhi ke mana 

proses belajar itu berlangsung. Gaya belajar anak didik digiring ke suatu aktivitas 

belajar yang menunjang keberhasilan program pengajaran yang dibuat oleh guru. 

Program pengajaran yang dibuat tidak hanya berguna bagi guru, tetapi juga bagi anak 

didik. Bagi guru dapat menyeleksi perbuatan sendiri dan kata-kata atau kalimat yang 

dapat menunjang tercapainya tujuan pengajaran. Bagi anak didik dapat memilih 

bahan pelajaran atau kegiatan yang menunjang ke arah penguasaan materi seefektif 

dan seefisien mungkin.60    

                                                 
58Syaiful Bahri Djamarah, Psikologi Belajar,  h.. 181.  
59Syaiful Bahri Djamarah, Psikologi Belaja, h. 182. 
60Syaiful Bahri Djamarah, Psikologi Belaja, h. 182-183. 
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3) Sarana dan Fasilitas 

Sarana mempunyai arti penting dalam pendidikan. Gedung sekolah misalnya 

sebagai tempat yang strategis bagi berlangsungnya kegiatan belajar mengajar di 

sekolah. Salah satu persyaratan membuat suatu sekolah adalah pemilikan gedung 

sekolah yang di dalamnya ada ruang kelas, ruang kepala kelas, ruang dewan guru, 

ruang perpustakaan, ruang BP, ruang tata usaha, auditorium, dan halaman sekolah 

yang memadai. Semua bertujuan untuk memberikan kemudahan pelayanan anak 

didik. 

Fasilitas mengajar merupakan kelengkapan mengajar guru yang harus dimiliki 

oleh setiap sekolah. Ini kebutuhan  guru yang tidak bisa dianggap ringan. Guru harus 

memiliki buku pegangan dan buku penunjang agar wawasan guru tidak sempit. Buku 

kependidikan/keguruan perlu dibaca atau dimiliki oleh guru dalam rangka 

peningkatan kompetensi guru. Alat peraga yang guru perlukan harus tersedia di 

sekolah agar guru sewaktu-waktu dapat menggunakannya sesuai dengan metode 

mengajar yang akan dipakai dalam penyampaian bahan pelajaran di kelas. Lengkap 

tidaknya fasilitas sekolah membukan peluang bagi guru untuk  lebih kreatif 

mengajar.61      

Sarana dan fasilitas mempengaruhi kegiatan belajar mengajar di sekolah. 

Anak didik tentu dapat belajar lebih baik dan menyenangkan bila suatu sekolah dapat 

memenuhi segala kebutuhan anak didik. Masalah yang dihadapi dalam belajar relatif 

kecil. Hasil belajar anak didi tentu akan lebih baik.62     

                                                 
61Syaiful Bahri Djamarah, Psikologi Belaja, h. 184. 
62Syaiful Bahri Djamarah, Psikologi Belaja, h.1 85. 
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4) Guru 

Guru merupakan unsur manusiawi dalam pendidikan. Kehadiran guru mutlak 

diperlukan di dalamnya. Guru yang profesional lebihg mengedepankan  kualitas 

pengajaran daripada materil orientid. Kualitas kerja lebih diutamakan daripada 

mengambil mata pelajaran yang bukan bidang keahliannya. 

Untuk menjadi guru yang baik itu tidak dapat diandalkan kepada bakat 

ataupun hasrat (emansipasi) atau lingkungan belaka namun harus disertai kegiatan 

studi dan latihan serta praktek/pengalaman yang memadai agar muncul sikap guru 

yang diinginkan sehingga melahirkan kegairahan kerja yang menyenangkan. Hasil 

belajar anak didik tidak hanya dipengaruhi oleh latar belakang 

pendidikan/pengalaman mengajar, tetapi juga dipengaruhi sikap mental guru dalam 

memandang tugas yang diembannya. Seorang guru yang memandang profesi 

keguruan sebagai panggilan jiwa  akan melahirkan perbuatan untuk melayani 

kebutuhan anak didik dengan segenap jiwa raga. Kerawanan  hubungan guru dengan 

anak didik yang dirisaukan selama ini tidak lagi menjadi masalah aktual yang 

berkepentinagn. Yang terjadi adalah kemesraan komunikasi antara guru dan anak 

didik.63    

c. kondisi Fisiologis 

Kondisi fisiologis pada umumnya sangat berpengaruh  terhadap kemampuan 

belajar seseorang. Orang yang dalam keadaan segar jasmaninya akan berlainan 

belajarnya dari orang yang dalam keadaan kelelahan. Anak-anak yang  kekurangan 

                                                 
63Syaiful Bahri Djamarah, Psikologi Belaja, h. 186. 
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gizi ternyata kemampuan  belajarnya di bawah anak-anak yang tidak kekurangan gizi; 

mereka lekas lelah, mudah mengantuk, dan sukar menerima pelajaran. 

Selain itu, yang tidak kalah pentingnya adalah kondisi panca indra (mata, 

hidung, pengecap, telinga, dan tubuh), terutama mata sebagai alat untuk melihat. 

Sebagian besar yang dipelajari manusia (anak) yang belajar berlangsung dengan 

membaca, melihat contoh, atau model, melakukan observasi, mengamati hasil-hasil 

eksperimen, mendengarkan keterangan guru, mendengarkan ceramah, dan lain-lain.64  

 Aspek fisiologis mempengaruhi pengelolaan kelas. Pengajaran dengan pola 

klasikal perlu memperhatikan tinggi rendahnya postur tubuh anak didik. Postur tubuh 

anak didik yang tinggi sebaiknya ditempatkan di belakang anak didik yang 

bertubuh pendek. Hal ini dimaksudkan agar pandangan anak didik ke papan tulis 

tidak terhalang oleh anak didik yang bertubuh tinggi.65  

d. Kondisi Psikologis 

1) Minat 

Minat berarti kecenderungan dan kegairahan yang tinggi atau keinginan yang 

besar terhadap sesuatu.66  Menurut Slameto minat adalah suatu rasa lebih suka dan 

ketertarikan pada suatu hal atau aktivitas, tanpa ada yang menyuruh. Minat pada 

dasarnya adalah penerimaan akan suatu hubungan antara diri sendiri dengan sesuatu 

                                                 
64Syaiful Bahri Djamarah, Psikologi Belajar, h. 189. 
65Syaiful Bahri Djamarah, Psikologi Belajar, h. 190. 
66Haryu Islamudin, Psikologi Pendidikan, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012), h.  187. 
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di luar diri. Semakin kuat atau semakin dekat hubungan tersebut, semakin besar 

minat67 

Minat dapat mempengaruhi kualitas  pencapaian hasil belajar siswa dalam 

bidang-bidang studi tertentu. Misalnya, seorang siswa yang menaruh minat besar 

terhadap matematika, akan memusatkan perhatiannya lebih banyak daripada siswa 

lainnya. Kemudian, karena pemusatan perhatian yang intensif terhadap materi itulah 

yang memungkinkan siswa tadi untuk belajar lebih giat, dan akhirnya mencapai 

prestasi yang diinginkan68 

Minat tidak dibaawa sejak lahir, melainkan diperoleh kemudian. Minat dapat 

ditumbuhkan  dan dikembangkan pada diri seorang anak didik. Caranya adalah 

dengan jalan memberikan informasi pada anak didik mengenai hubungan antara suatu 

bahan pengajaran yang akan diberikan dengan bahan pengajaran yang lalu atau 

menguraikan kegunaannya di masa depan bagi anak didik.69 

2) Kecerdasan 

Inteligensi pada umunya dapat diartikan sebagai kemampuan psiko-fisik 

untuk mereaksi rangsangan atau menyesuaikan diri dengan lingkungan dengan cara 

yang tepat.tingkat kecerdasan atau inteligensi siswa tak dapat diragukan lagi, sangat 

menentukan tigkat keberhasilan belajar siswa. semakin tinggi kemampuan intelegensi 

seorang siswa maka semakin besar peluangnya untuk meraih sukses70 

                                                 
67Syaiful Bahri Djamarah, Psikologi Belajar. h. 191. 
68Haryu Islamudin, Psikologi Pendidikan., h. 188. 
69Syaiful Bahri Djamarah, Psikologi Belajar,  h. 192. 
70Haryu Islamudin, Psikologi Pendidikan., h  184. 



57 
 

Inteligensi adalah kemampuan yang dibawa sejak lahir, yang memungkinkan 

seseorang berbuat sesuatu dengan cara yang tertentu. Wiliam Stern berpendapat 

bahwa inteligensi ialah kesanggupan untuk menyesuaikan diri kepada kebutuhan 

baru, dengan menggunakan alat-alat berpikir yang sesuai dengan tujuannya. Wiliam 

Stern berpendapat bahwa inteligensi sebagian besar tergantung dengan dasar dan 

turunan. Pendidikan atau lingkungan tidak begitu berpengaruh kepada inteligensi 

seseorang.71  

Intelligensi merupakan istilah umum untuk menggambarkan kepintaran dan 

kepandaian seseorang. Dalyono menyebutkan bahwa intelegensi adalah kemampuan 

yang bersifat umum untuk mengadakan penyesuaian terhadap sesuatu situasi atau 

masalah, yang meliputi berbagai jenis kemampuan psikis seperti: abstrak, berpikir 

mekanis, matematis, memahami, mengingat, berbahasa, dan sebagainya.72 

Tingkat intelligensi siswa tidak dapat diragukan lagi sangat menentukan 

tingkat keberhasilan siswa. Intelligensi besar pengaruhnya terhadap kemajuan dan 

hasil belajar. Siswa yang mempunyai tingkat intelligensi tinggi akan lebih berhasil 

dari siswa yang mempunyai tingkat intelligensi yang rendah.  

Kecerdasan mempunyai peranan yang besar dalam menentukan berhasil dan 

tidaknya seseorang mempelajari sesuatu atau mengikuti suatu program pendidikan 

pengajaran. Orang yang lebih cerdas pada umunya akan lebih mampu belajar 

daripada orang yang kurang cerdas.73 

                                                 
71Ngalim Purwanto, Psikologi Pendidikan, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya,1990), h. 52. 
72Dalyono, M. Psikologi Pendidikan.( Jakarta: PT Rineka Cipta, 2009), h. 124. 
73Syaiful Bahri Djamarah, Psikologi Belajar, h. 194. 
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3) Bakat 

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KKBI), kata bakat diartikan sebagai 

kepandaian, sifat dan pembawaan yang dibawa sejak lahir.74  Sedangkan dalam 

bahasa Inggris, bakat sering digambarkan dengan kata “talent”  yang berarti 

kemampuan alami seseorang yang luar biasa akan sesuatu hal atas kemampuan 

seseorang yang di atas rata-rata kemampuan orang lain akan sesuatu hal.75 Secara 

bahasa (etimologi), kata “bakat” dalam kamus bahasa Indonesia berarti bekas, kesan, 

tanda-tanda (bekas luka).76 

Bakat adalah kemampuan potensial yang dimiliki seseorang untuk mencapai 

keberhasilan pada masa yang akan datang. Bakat juga diartikan sebagai kemampuan 

individu untuk melakukan tugas tertentu tanpa banyak bergantung pada upaya 

pendidikan dan latihan. Bakat dapat mempengaruhi tinggi rendahnya prestasi belajar 

bidang-bidang studi tertentu. Apabila bidang studi yang dipelajari siswa sesuai 

dengan bakatnya, hasil belajarnya akan lebih baik karena siswa senang 

mempelajarinya. Sebaliknya, jika bidang studi yang dipelajari siswa tidak sesuai 

dengan bakatnya, siswa akan mengalami kesulitan dalam mempelajarinya.  

Bakat adalah kemampuan potensial yang dimiliki seseorang untuk mencapai 

keberhasilan pada masa yang akan datang. Setiap orang pasti memiliki bakat dalam 

arti berpotensi untuk mencapai prestasi sampai ke tingkat tertentu sesuai dengan 

kapasitas masing-masing. Jadi, secara global bakat mirip dengan intelegensi. Itulah 

                                                 
74

Departemen Pendidikan Nasional,   Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa, 
Edisi Keempat (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008), h.122. 

75Andin Sefrina, Deteksi Minat Bakat Anak (Yogyakarta: Media Pressindo, 2013), h. 29. 
76WJS. Poerwadarminta, Kamus Umum Bahasa Indonesia (Jakarta, Balai Pustaka, 1999), h. 

78. 
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sebabnya seorang anak yang berinteligensi sangat cerdas atau cerdas luar biasa 

disebut juga sebagai anak berbakat.77  

Bakat merupakan faktor yang besar pengaruhnya terhadap proses dan hasil 

belajar seseorang. Hampir tidak ada orang yang membantah bahwa belajar pada 

bidang yang sesuai dengan bakat memperbesar kemungkinan berhasilnya usaha itu. 

Akan tetapi banyak sekali hal-hal yang menghalangi untuk terciptanya kondisi yang 

sangat diinginkan oleh setiap orang.78 

Menurut Sunarto dan Hartono bakat memungkinkan seseorang untuk 

mencapai prestasi dalam bidang tertentu, akan tetapi diperlukan latihan, pengetahuan, 

pengalaman, dan dorongan atau motivasi agar bakat itu dapat terwujud. Dalam 

kehidupan di sekolah sering tampak bahwa seseoang yang mempunyai bakat dalam 

bidang olahraga, umumnya prestasi mata pelajaran lainnya juga baik. Keunggulan 

dalam salah satu bidang, apakah sastra, matematika atau seni, merupakan hasil 

interaksi dari bakat yang dibawa sejak lahir dan faktor lingkungan yang menunjang, 

termasuk minat dan dorongan pribadi79 

4) Motivasi 

Menurut Noehi Nasution motivasi adalah kondisi psikologis yang mendorong 

seseorang untuk melakukan sesuatu. Motivasi untuk belajar adalah kondisi psikologis 

yang mendorong seseorang untuk belajar. Motivasi belajar seseorang turut 

mempengaruhi keberhasilan belajar. Karena itu, motivasi belajar perlu diusahakan, 

terutama yang berasal dari dalam diri (motivasi instrinsik) dengan cara senantiasa 

                                                 
77Haryu Islamudin, Psikologi Pendidikan., h. 186-187. 
78Syaiful Bahri Djamarah, Psikologi Belajar, h. 196.  
79Syaiful Bahri Djamarah, Psikologi Belajar, h. 197.  
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memikirkan masa depan yang penuh tantangan dan harus dihadapi untuk mencapai-

cita-cita. Senantiasa memasang tekad bulat dan selalu optimis bahwa cita-cita dapat 

dicapai dengan belajar80 

Dalam perspektif kognitif, motivasi yang lebih signifikan bagi siswa adalah 

motivasi intrinsik, karena lebih murni dan langgeng serta tidak bergantung pada 

dorongan atau pengaruh orang lain. Dorongan mencapai prestasi dan dorongan 

memiliki pengetahuan dan keterampilan untuk masa depan , umpamanya, memberi 

pengaruh lebih kuat dan relatif lebih langgeng dibandingkan dengan dorongan hadiah 

atau dorongan keharusan dari orang tua dan guru.81  

5) Kemampuan Kognitif 

Ranah kognitif adalah kemampuan yang selalu dituntut kepada anak didik 

untuk dikuasai. Karena penguasaan kemampuan pada tingkatan ini menjadi dasar 

bagi penguasaan ilmu pengetahuan. Ada tiga kemampuan yang harus dikuasai 

sebagai jemabatan untuk sampai pada penguasan kemampuan kognitif, yaitu persepsi, 

mengingat, dan berpikir. 

Persepsi adalah proses yang menyangkut masuknya pesan atau informasi ke 

dalam otak manusia. Dalam pengajaran guru harus menanamkan pengertian dengan 

cara menjelaskan materi pelajaran sejelas-jelasnya, bukan bertele-tele kepada anak 

didik, sehingga tidak terjadi kesalahan pesepsi anak didik. Sedangkan mengingat 

adalah suatu aktivitas kognitif, di mana orang menyadari bahwa pengetahuannya 

berasal di  masa yang lampau. Berpikir merupakan kegiatan mental yang bersifat 

                                                 
80Syaiful Bahri Djamarah, Psikologi Belajar, h. 200-201. 
81Haryu Islamudin, Psikologi Pendidikan, h. 189. 
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pribadi. dan berpikir itu sendiri mempunyai tingkatan. Perkembangan berpikir 

seorang anak bergerak dari kegiatan berpikir konkret menuju berpikir abstrak. Guru 

perlu memahami kemampuan berpikir anak sehingga tidak memaksakan materi-

materi pelajaran yang pada tingkat kesukarannya tidak sesuai dengan usia anak untuk 

diterima dan dicerna olah anak82. 

D. Kerangka pikir 

Suatu konsep sangat menentukan karena sukses suatu riset tergantung  dari 

seberapa jelas peneliti mengkonseptualisasikan sesuatu dan seberapa jauh orang lain 

dapat memahami konsep yang digunakan. Konsep adalah sejumlah pengertian atau 

karakteristik yang dikaitkan dengan peristiwa, objek, kondisi, situasi  dan  perilaku  

tertentu. Membangun  sebuah  kerangka  konseptual  akan membantu  peneliti dalam 

mengendalikan maupun menguji suatu hubungan, serta  meningkatkan  pengetahuan  

atau  pengertian  terhadap  suatu  fenomena yang diamati. 

Munculnya konsep ESQ berusaha menggabungkan antara kecerdasan IQ, EQ 

dan SQ dalam bentuk integrasi yang utuh. IQ/kecerdasan intelektual bisa dicapai dari 

pelajaran yang selama ini berkembang. Sedangkan EQ/kecerdasan  emosional  adalah  

kecerdasan  di  dalam memahami  perasaan diri  sendiri  dan  perasaan  orang  lain.  

Orang  yang  mampu  menahan  emosi seperti  marah,  dendam,  iri,  tamak  dan  lain  

sebagainya adalah  salah satu contoh  manusia  yang cerdas secara emosi.  Sedangkan 

pada SQ/kecerdasan spiritual, dipusatkan untuk memunculkan perasaan kasih   

sayang, cinta, keindahan, keadilan, kejujuran dan lain sebagainya. Nilai-nilai itu, 

                                                 
82Syaiful Bahri Djamarah, Psikologi Belajar, h. 202-205.  
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hampir di seluruh masyarakat dunia merindukannya karena nilai-nilai itu tidak 

dibentuk oleh lingkungan sebagaimana dikatakan oleh para ilmuwan. 

Dalam  proses  belajar  siswa,  kedua  inteligensi  itu sangat  diperlukan. IQ 

tidak dapat berfungsi dengan baik tanpa partisipasi penghayatan emosional terhadap 

mata pelajaran yang disampaikan di sekolah. Namun biasanya kedua inteligensi   itu   

saling melengkapi. Keseimbangan antara IQ dan EQ merupakan  kunci   keberhasilan  

belajar siswa  di  sekolah. Pendidikan  di sekolah bukan hanya perlu mengembangkan 

rational intelligence yaitu model pemahaman yang  lazimnya   dipahami   siswa   saja,   

melainkan   juga   perlu mengembangkan emotional intelligence siswa. 

Hasil  beberapa  penelitian  di  University  of  Vermont mengenai  analisis 

struktur neurologis otak manusia dan penelitian perilaku oleh   LeDoux menunjukkan 

bahwa dalam peristiwa penting kehidupan seseorang, EQ selalu mendahului    

intelegensi    rasional.    EQ    yang    baik    dapat menentukan keberhasilan  individu  

dalam  prestasi  belajar  membangun  kesuksesan  karir, dan dapat mengurangi 

agresivitas, khususnya dalam kalangan remaja.83 Dalam  kaitan  pentingnya  

kecerdasan  emosional  dan  kecerdasan spiritual  pada  diri  siswa  sebagai  salah  

satu  faktor penting  untuk  meraih prestasi akademik, pembelajaran Pendidikan 

Agama Islam pada SMP Negeri 4  Baubau  telah  melakukan  integrasi  konsep  ESQ. 

Yaitu  dengan  memberikan  pengajaran  tentang  materi  dari  mata  pelajaran Agama 

Islam dan memasukkan unsur-unsur untuk kecerdasan emosional dan kecerdasan  

spiritual. Maka   dalam   penyusunan  tesis ini,penulis ingin mengetahui pengaruh 

                                                 
83Kecerdasan Emosional Untuk Meningkatkan Hasil Belajar Peserta Diklat Goto 

Kuswanto,Sip.Mm WidyaiswaraMadyaKantorDiklatKabupatenBanyumashttps://www.banyumaskab.g
o.id/read/15535/dropdown-toggle#. Wkumg tKWbIU.  

https://www.banyumaskab.go.id/read/15535/dropdown-toggle
https://www.banyumaskab.go.id/read/15535/dropdown-toggle
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kecerdasan emosional dan kecerdasan spiritual terhadap prestasi belajar PAI siswa 

kelas VIII SMP 4 Negeri Baubau. 
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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

A. Jenis dan Lokasi Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

Berdasarkan hadirnya variabel yang akan diteliti, maka jenis penelitian 

yang akan diteliti termasuk dalam jenis penelitian Ex-post Facto. Sesuai dengan 

artinya yakni “dari apa dikerjakan setelah kenyataan”. Penelitian ini disebut 

sebagai penelitian sesudah kejadian1 atau dengan kata lain penelitian ini 

merupakan penelitian untuk meneliti gejala dan menemukan fenomena yang 

disebabkan oleh suatu peristiwa atau hal-hal yang menyebabkan perubahan pada 

variabel yang secara keseluruhan sudah terjadi. Pendekatan yang digunakan 

adalah pendekatan kuantitatif, dimana pendekatan kuantitatif ditandai dengan 

adanya analisis statistik dengan deskriptif dan inferensial. 

2. Lokasi Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan di kelas VIII pada semester ganjil tahun 

pelajaran 2017/2018, betempat di SMPN 4 Baubau Provinsi Sulawesi Tenggara 

pada bulan Januari 2018 sampai Juni 2018, SMPN 4 terletak di tengah-tengah 

Kota Baubau yaitu Jl. Betoambari No. 29, Kelurahan Tanganapada, Kecamatan 

Murhum, Kota Baubau, Provinsi Sulawesi tenggara. 

                                                             
1Sukardi,Metodologi Penelitian Pendidikan, (Jakarta:Penerbit Bumi Aksara,2003) , h. 

165. 
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SMPN 4 Baubau memiliki status kepemilikan Pemerintah Daerah, mulai 

tanggal SK izin operasinal tgl. 1 Januari 1910, dengan Luas Tanah 13743, dan 

mempunyai tenaga pendidik, dan tenaga admistrasi baik PNS maupun Non PNS 

semua berjumlah 95 orang, jumlah peserta didik semua berjumlah 1251 dengan 

rincian laki-laki 613 orang dan perempuan 638 orang, dengan jumlah rombel 47 

Rombel.2 

B. Pendekatan Penelitian 

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian terkadang lebih dari satu 

pendekatan meskipun pada obyek yang sama, akan tetapi satu macam pendekatan 

tidak bisa dijadikan sebagai tolak ukur untuk menilai kebenaran pendekatan yang 

lain, karena masing-masing menggunakan paradigma dan landasan teori yang 

berbeda. Di antara pendekatan yang digunakan peneliti adalah:  

1. Pendekatan Teologis Normatif  

Pendekatan Teoligis Normatif yaitu Pendekatan dasar yang di turunkan 

dari ajaran islam.3 Hal ini di maksudkan untuk menjadikan ayat-ayat al-qur’an dan 

hadis Nabi saw sebagai pedoman utama dalam setiap aktifitas kehidupan, 

termasuk di dalam melakukan penelitian. Pendekatan ini digunakan untuk 

membahas Pengaruh kecerdasan emosional dan kecerdasan spiritual terhadap 

hasil belajar pendidikan Agama Islam kelas VIII SMP Negeri 4 Baubau.Dengan 

demikian, pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini dapat dapat disebut 

                                                             
2Data Dapodik SMPN 4 Baubau, Tahun 2018. 

3Abdul Majid, Ilmu Pendidikan Agama Islam (Cet. I; Jakarta: Kencana Prenada 
Media.2006). h. 47. 
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pendekatan multidipliner sehingga diharapkan dapat menghasilkan temuan 

penelitian yang bermutu. 

2. Pendekatan Positivistik 

Positivistik adalah pendekatan ilmiah pada gejala lingkungan untuk 

diformulasikan menjadi pengetahuan yang bermakna.Pendekaatan positifistik 

lebih berusaha kearah mencari untuk fakta atau sebab-sebab terjadinya fenomena 

secara objektif. Terlepas dari pandangan pribadi yang bersifat subjektif. 

diformulasikan menjadi pengetahuan yang bermakana. Pendekatan positivistik 

lebih berusaha kearah mencari Jangkauan yang bisa dibuktikan secara empiric 

(nyata) oleh pengalaman inderawi (dilihat, diraba, didengar dan dirasakan). 

Positivistic kuantitatif memandang realitas/gejala/fenomena yang dapat 

diklasifikasikan, relative tetap, kongkrit, teramati, dan terukur.Positivistic 

kuantitatif dapat digunakan untuk meneliti populasi atau sampel. 

C. Populasi dan Sampel Penelitian 

1. Populasi 

Untuk mengetahui keadaan populasi pelaksanaan penelitian, umumnya 

dilakukan terhadap subjek yang akan diteliti merupakan suatu yang signifikan dan 

membentuk kebijakan yang diambil dalam proses penelitian. Dalam hal ini, 

peneliti lebih dahulu menentukan populasi. 
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Populasi menurut Suharsimi Arikunto adalah “Keseluruhan obyek 

penelitian”.
4Sedangkan menurut Sutrisno Hadi adalah “Semua individu untuk 

siapa kenyataan-kenyataan yang diperoleh dari sampel”.
5 

Selain pengertian di atas, masih ada pengertian lain yang memberikan 

pengertian populasi sebagai berikut: 

a. Sekumpulan unsur atau elemen yang menjadi obyek penelitian dan elemen 

populasi itu merupakan satuan analisis. 

b. Sekelompok obyek manusia, gejala nilai tes benda atau peristiwa. 

c. Jumlah keseluruhan analisis ini yang ciri-cirinya akan diduga.6 

Dari beberapa pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa populasi 

adalah keseluruhan obyek penelitian yang terdiri dari manusia, hewan, benda 

tumbuhan, gejala, nilai, tes atau peristiwa sebagai sumber daya yang memiliki 

karakteristik tertentu dalam suatu penelitian. 

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh siswa kelas VIII SMPN 4 

Baubau terdaftar pada semester genap tahun pelajaran 2017/2018, yang berjumlah 

450 siswa. Distribusi populasi penelitian dapat dilihat pada table berikut: 

 

 

 

                                                             
4Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Analisis Praktik (Cet. VIII; Jakarta: PT. 

Rineka Cipta, 1992), h. 120.  
5Sutrisno Hadi, Metodologi Research, Jilid I (Cet. XX; Jogjakarta: Yayasan Penelitian 

Fakultas Universitas Gajah Mada, 1992), h. 45. 
6Herman Wasito, Pengantar Metodologi Penelitian (Jakarta: Gramedia Utama, 1992), h. 

49.  
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Tabel 3.1 

Distribusi Subjek Populasi Penelitian Menurut Kelas 

No Kelas Jumlah Siswa 

1. VIII-1 28 

2. VIII-2 27 

3. VIII-3 27 

4. VIII-4 26 

5. VIII-5 27 

6. VIII-6 27 

7. VIII-7 25 

8. VIII-8 24 

9. VIII-9 23 

10. VIII-10 23 

11. VIII-11 25 

12 VIII-12 26 

13 VIII-13 23 

14 VIII-14 25 

15 VIII-15 25 

16 VIII-16 23 

17 VIII-17 24 

18 VIII-18 22 

Jumlah 450 

Sumber: Data observasi SMPN 4 Baubau Tahun 2017 

2. Sampel  

Setelah populasi ditentukan dengan jelas, barulah dapat ditentukan apakah akan 

meneliti seluruh populasi ataukah perlu mengambil sebagian saja dari populasi yang 
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disebut sampel suatu penelitian tanpa meneliti semua anggota populasi, karena di 

samping memakan biaya yang besar, juga membutuhkan waktu yang lama dan 

kemampuan penulis yang sangat terbatas. Dengan demikian, sebagian dari populasi 

(sampel) dapat memberikan gambaran yang sesuai dengan sifat populasi itu sendiri. 

Berikut akan dikemukakan beberapa pengertian sampel, yaitu bagian populasi 

yang menjadi sumber data sebenarnya dalam penelitian, artinya sampel adalah bagian 

populasi untuk mewakili sebagian dari populasi yang karakteristiknya hendak diselidiki.7 

Suharsimi Arikunto memberikan pengertian bahwa sampel adalah “bagian atau 

wakil yang diteliti dengan maksud untuk menggeneralisasikan hasil dari penelitian 

sampel.”
8Di samping itu, Sutrisno Hadi mengatakan bahwa sampel adalah “sebagian 

individu yang diselidiki.”
9 

a. Teknik Penentuan Besarnya Sampel 

Teknik penentuan besarnya sampel penelitian dengan menggunakan rumus 

Slovin dengan tingkat presisi 5% dengan rumus sebagai berikut. 

n =  

Keterangan: 

n         = Jumlah sampel 

N        = Jumlah Populasi 

e      = Persentase kesalahan, karena kesalahan pengambilan sampel yang 

                                                             
7Herman Wasito, Pengantar Metodologi Penelitian, h. 51-52.  
8Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Analisis Praktik, h. 104.  
9Sutrisno Hadi, Metodologi Research, Jilid I, h. 45. 
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masih dapat ditolerir atau digunakan. 

Berdasarkan rumus Slovin, maka jumlah unit sampel minimum yang dapat 

dianggap mewakili populasi siswa kelas VIII SMPN 4 Kota Baubau adalah: 

 

   n = 
 

       = 
   

               
 = 212 

Sehingga besar sampel pada penelitian ini adalah 212 siswa. 

b. Teknik Penarikan Sampel 

Teknik penarikan sampel pada penelitian ini dilakukan dengan teknik acak 

bertahap proporsional (multistage proposional random sampling) yaitu teknik 

penentuan sampel yang dinilai khas atau dipilih dari populasi 10dengan kata lain 

penentuan sampel dilakukan dengan pertimbangan atau kriteria tertentu. Kriteria 

siswa yang menjadi sampel pada penelitian ini adalah memiliki nilai mata 

pelajaran Pendidikan Agama Islam 70 – 80 pada semester 1 kelas VIII. Standar 

nilai yang digunakan berdasarkan kemampuan siswa pada mata pelajaran 

Pendidikan Agama Islam. Sampel penelitian dapat dilihat pada Tabel 4.2.  

Tabel 3.2 
Sampel Penelitian 

NO Kelas Jumlah Siswa Kelas X Jumlah Sampel (siswa) 

1 VIII-1 28 13 

2 VIII-2 27 13 

                                                             
10Sugiyono, Metode penelitian kuantitatif kualitatif dan R & D, (Bandung:Alfabeta, 

2011),  h. 82  
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3 VIII-3 27 13 

4 VIII-4 26 12 

5 VIII-5 27 13 

6 VIII-6 27 13 

7 VIII-7 25 12 

8 VIII-8 24 11 

9 VIII-9 23 11 

10 VIII-10 23 11 

11 VIII-11 25 12 

12 VIII-12 26 12 

13 VIII-13 23 11 

14 VIII-14 25 12 

15 VIII-15 25 12 

16 VIII-16 23 10 

17 VIII-17 24 11 

18 VIII-18 22 10 

Jumlah siswa  212 
 

D. Metode Pengumpulan Data 

Untuk kelengkapan data dan sistematisnya pembahasan suatu karya 

ilmiah, maka perlu dilakukan pengumpulan data rancangan atau prosedur 

penelitian yang dapat membantu seorang peneliti dalam pembahasan suatu karya 

ilmiah, karena dengan adanya pengumpulan data ini akan terhimpun dengan 

sistematis informasi yang relevan dengan obyek pembahasan. 
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Teknik pengumpulan data yang dimaksud adalah cara-cara atau tahapan 

yang dilalui dalam pengumpulan data.Data dalam penelitian ini diperoleh melalui 

pengisisan angket secara langsung.Pelaksanaannya dapat diklasifikasikan dalam 

dua tahap persiapan dan tahap pelaksanaan.Tahapannya adalah sebagai berikut. 

a. Tahap persiapan merupakan tahap awal penelitian dimana, peneliti melakukan 

observasi lapangan yaitu: (a) mengamati secara langsung keadaan siswa dan 

untuk memperoleh data tentang siswadi sekolah; (b) mempersiapkan 

instrumen peneliti; dan(c) persiapan permohonan izin untuk melakukan 

kegiatan pengambilan data penelitian. 

b. Tahapan pelaksanaan meliputi pengumpulan data sebagai berikut. 

1) Kecerdasan Emosional 

Kecerdasan Emosional diukur dengan menggunakan angket kecerdasan 

emosional yang diadaptasi dari Goleman.Pengumpulan data dilakukan pada 

semester genap tahun pelajaran 2017/2018. 

2) Kecerdasan Spiritual 

Kecerdasan spiritual diukur dengan menggunakan angket kecerdasan 

spiritual yang diadaptasi dari teori Zohar dan Marshall.Pengumpulan data 

dilakukan pada semester genap tahun pelajaran 2017/2018. 

Penggunaan angket tertutup untuk mengetahui kecerdasan emosional dan 

kecerdasan spiritual responden dengan cara mengisi angket dan memilih satu 

jawaban yang sesuai dengan karakteristik dirinya dengan cara memberi tanda 

silang (x) atau tanda cheklist (√). Angket yang digunakan berpedoman pada skala 

likert dimana responden diminta agar memberi kategori respon yang paling 
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mewakili reaksi mereka terhadap setiap pernyataan dengan menunjukkan apakah 

sangat setuju, setuju, tidak setuju, dan sangat tidak setuju11.Berikut skor penilaian 

berdasarkan skala likert. 

Tabel 3.3 

Pedoman Penskoran Angket Dan Inventori Menurut Skala Likert 

Pernyataan Angket 
Nilai 

(+) (-) 

SS   = Sangat Setuju 4 1 

S     = Setuju 3 2 

TS   = Tidak Setuju 2 3 

STS = Sangat tidak Setuju 1 4 

3) Nilai  rapor  Agama  Islam  merupakan  salah  satu  alat  ukur  untuk 

menilai  hasil  belajar  siswa.  Dalam  rapor dapat  diketahui  sejauh 

mana hasil  belajar seorang siswa, apakah siswa tersebut berhasil atau 

gagal dalam suatu mata pelajaran. 

E. Instrumen Penelitian 

1. Instrument Angket  

Instrumen angket merupakan penelitian  pengumpulan  data yang di 

lakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis 

kepada responden untuk menjawabnya. Kuesioner merupakan tekhnik 

                                                             
11Sugiyono,  Metode penelitian kuantitatif kualitatif dan R & D,(Bandung:Alfabeta, 

2011), h. 93. 
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pengumpulan data yang efisien bila peneliti tahu dengan pasti variabel yang akan 

diukur dan tahu apa yang bisa diharapkan dari responden.12 

Menurut Suharsimi Arikunto13, instrumen pengumpulan data adalah alat 

bantu yang dipilih dan digunakan oleh peneliti dalam kegiatannya mengumpulkan 

data agar kegiatan tersebut menjadi sistematis dan dipermudah olehnya. Alat 

bantu yang digunakan dalam pengumpulan data ini bias berupa alat ukur, 

kuesioner, soal tes atau soal ujian, cek lis dan lain sebagainya. Moleong,14 

mengatakan bahwa Instrumen penelitian merupakan alat pengumpul data. Dalam 

penelitian kualitatif yang menjadi intrumen penelitian adalah peneliti itu sendiri. 

Diungkapkan juga oleh Moleong bahwa ciri umum peneliti sebagai instrument 

mencakup segi responsive, dapat menyesuaikan diri, menekankan keutuhan, 

mendasarkan diri atas pengetahuan, memproses dan mengikhtisarkan, dan 

memanfaatkan kesempatan mencari respon yang tidak lazim atau idiosinkratik. 

Dari pendapat tersebut, dapat disimpulkan bahwa instrumen penelitian 

adalah alat bantu yang digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan informasi 

keadaan tentang variabel yang sedang diteliti. Instrumen atau alat pengumpul 

data  merupakan suatu alat yang digunakan untuk mengumpulkan data dalam 

suatu penelitian. Data tersebut dibutuhkan untuk menguji hipotesis yang diajukan 

dalam penelitian.  

                                                             
12Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan,Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D, 

h. 199. 

13Arikunto, Suharsimi.  Dasar-dasar Evaluasi Pendidikan.  (Jakaeta: Bumi Aksara, 
2007), h. 76. 

14Moleong, Lexy J.. Metodologi Penelitaian Kualitatif.  (Bandung: PT. Remaja Rosda 
Karyac 2006), h. 63. 
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Menyusun instrumen  pengumpulan data penelitian dilakukan setelah 

peneliti memahami betul  apa yang  menjadi variabel penelitian. Pemahaman 

Penelitia terhadap variabel dan hubungan antar variabel aan mempermudah 

peneliti dalam menentukan dan menyususn intrumen penelitian yang akan 

digunakan. Setelah memahami variabel peneliti dapat menyusun  instrumen untuk 

dapat menjabarkan kedalam  bentuk sub variabel, indikator, descriptor/item dan  

butir-butir pertanyaan. Dengan demikian maka instrumen penelitan menajdi hal 

penting untuk menjaga agar penelitian yang dilakukan tersebut bermutu dan 

berkualitas. 

2. Variabel Penelitian  

Variabel pada dasarnya adalah sesuatu  yang  berbentuk  apa  saja yang 

ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari, sehingga   diperoleh informasi   tentang 

hal tersebut, kemudian  ditarik kesimpulannya. Menurut Hatch dan Farhady dalam 

Sugiyono,variabel dapat didefinisikan sebagai atribut seseorang atau obyek yang 

mempunyai variasi antara satuorang dengan yang lain atau satu obyek dengan 

obyek yang lain.15 

Variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari dua   

variabel bebas (independent variable) yaitu kecerdasan emosional dan kecerdasan 

spiritual dan satu variabel tidak bebas (dependent variable) yaitu nilai rapor 

Agama Islam. Menurut Effendi dalam Singarimbun  definisi operasional  adalah  

unsur penelitian yang memberitahukan bagaimana caranya mengukur suatu  

                                                             
15Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D, (Bandung: PT 

Alfabet,2016), h. 58. 
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variabel.16 

3. Desain/ Rancangan Penelitian 

Desain penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah desain 

corelational study. Desain ini melibatkan pengumpulan dua atau lebih data dari 

kelompok subjek dengan upaya untuk menentukan hubungan antara data 

tersebut17, dalam hal ini untuk mengetahui hubungan fungsional yang signifikan 

antara variabel bebas Kecerdasan emosional (X1) dan kecerdasan Spiritual (X2) 

dengan variabel terikat (hasil belajar Pendidikan Agama Islam (Y), maka desain 

penelitian sebagai berikut. 

 

 

 

      

  

  

 

 

 

Keterangan : 

X1 = Kecerdasan Emosional 

                                                             
16Singarimbun,Masridan Sofian Effendi, Metodepenelitian Survei, (Jakarta:LP3ES,2008), 

h. 123.  

17Bruce W Tuckman, Conducting Educational Research Second Edition, (Toronto: 
Harcourt Brace Jovanovich, 1978) , h. 147-148. 
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X2 = Kecerdasan Spritual 

Y = Hasil belajar Pendidikan Agama Islam 

Definisi  operasional dari variabel yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah:  

a. Kecerdasan Emosional  

Secara  konseptual  kecerdasan  emosional  merupakan  kemampuan lebih  

yang  dimiliki  seseorang  dalam  memotivasi  diri,  ketahanan dalam menghadapi  

kegagalan, mengendalikan emosi dan menunda kepuasan, serta mengatur keadaan 

jiwa. 

b. Kecerdasan Spiritual   

Kecerdasan spiritual merupakan kecerdasan untuk menghadapi dan 

memecahkan  persoalan  makna  dan  nilai,  dengan  menempatkan perilaku  dan  

hidup  manusia  dalam  konteks  makna  yang lebih  luas dan kaya, serta menilai 

bahwa tindakan atau jalan hidup seseorang lebih bermakna dibandingkan dengan 

yang lain. 

c. Hasil  Belajar Siswa   

Nilai rapor Agama Islam merupakan salah satu alat ukur untuk menilai 

hasil  belajar siswa. Dalam rapor dapat diketahui sejauh mana hasil belajar 

seorang siswa, apakah siswa tersebut berhasil atau gagal dalam suatu mata 

pelajaran. 

Dalam membuat instrumen penelitian, penulis mengacu teori yang 

dikembangkan Goleman untuk kecerdasan emosional dan teori Zohar dan 
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Marshall untuk kecerdasan spiritual. Adapun gambaran dari jabaran variabel 

hingga indikator variabel penelitian dapat dilihat pada tabel: 

Tabel 3.4 

Variabel, Indikator dan Deskripsi pada Penelitian 

 
Variabel Indikator Variabel Deskripsi 

1. Kecerdasan 

Emosional 

1. Kesadaran diri a. Mampu mengenali emosi diri 

b. Mampu mengetahui kekuatan diri 

c. Mampu mengetahui keterbatasan 

diri 

d. Mempunyai keyakinan akan 

kemampuan diri 

 2. Pengelolaan diri a. Mampu menahan emosi diri dan 

dorongan negative 

b. Mampu menjaga norma kejujuran 

dan integritas 

c. Bertanggung jawab atas kinerja 

pribadi 

d. Luwes terhadap perubahan 

e. Terbuka terhadap ide-ide serta 

informasi baru 

 3. Motivasi a. Memiliki dorongan untuk menjadi 
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pribadi yang lebih baik 

b. Mampu menyesuaikan diri dengan 

tujuan kelompok atau organisasi 

c. Memiliki kesiapan untuk 

memanfaatkan kesempatan 

d. Memiliki kegigihan dalam 

memperjuangkan kegagalan dan 

hambatan 

 4.Empati a. Mampu memahami orang lain 

b. Mampu memberikan dorongan 

kepada orang lain 

c. Mampu memberikan manfaat 

kepada orang lain 

d. Mampu membaca hubungan antara 

keadaan emosi dan kekuatan 

hubungan suatu kelompok 

 5. Kecakapan dalam 

membina hubungan 

a. Memiliki kemampuan persuasi 

b. Mampu mendengar dengan 

terbuka 

c. Mampu memberi pesan yang jelas 

d. Mampu menyelesaikan pendapat 
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e. Memiliki semangatkepemimpinan 

f. Memiliki semangat kolaborasi dan     

kooperatif serta team building 

2. Kecerdasan 

Spiritual  

1. Kemampuan untuk 

bersikap fleksibel 

a. Tidak memiliki sifat keras kepala 

b. Mampu beradaptasi disetiap 

lingkungan baru 

c. Mampu menerima perubahan 

menjadi lebih baik 

 2. Kemampuan untuk 

menghadapi dan 

memanfaatkan 

penderitaan 

a. Mampu untuk menyelesaikan 

masalah  

b. Memiliki sifat tidak mudah putus 

asa terhadap setiap masalah 

c. Mampu mengambil hikmah dari 

setiap masalah 

 3. Kemampuan untuk 

menghadapi dan 

melampauai rasa 

sakit 

a. Mampu memotivasi diri 

b. Mampu mengetahui pentingnya 

kesabaran 

c. Mampu mengintrospeksi diri 

 4. Kualitas hidup 

yang diilhami oleh 

a. Mampu memahami tujuan hidup 

b. Memiliki nilai-nilai positif dalam 
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visi dan nilai hidup 

c. Mampu berkembang lebih dari 

sekedar melestarikan apa yang 

diketahui atau yang telah ada 

 5. Keengganan untuk 

menyebabkan 

kerugian yang 

tidak perlu 

a. Memiliki sifat enggan untuk 

menyakiti orang lain 

b. Memiliki sifat tidak merugikan 

orang lain 

c. Tidak mempunyai keinginan untuk 

melakukan hal-hal yang tidak perlu 

1. Hasil belajar 

PAI 

Nilai rapor Agama 

Islam 

 

 
F. Validasi dan Reliabilitas Instrumen 

Hasil dan kesimpulan penelitian diperoleh dari hasil proses pengujian data. 

Oleh karena itu, tergantung pada kualitas data yang dianalisis dan instrumen yang 

digunakan untuk mengumpulkan data penelitian.Ada dua konsep untuk mengukur 

kualitas data yaitu validitas dan reliabilitas. Hal ini berarti suatu penelitian akan 

menghasilkan kesimpulan yang bias jika datanya kurang valid dan kurang reliabel. 

Terdapat beberapa keragaman mengenai uji validitas ini menurut beberapa sumber 

yang berbeda.Menurut Saifuddin, ada dua syarat penting yang berlaku pada 



82 
 

sebuah angket (kuesioner), yaitu keharusan sebuah angket untuk valid dan 

reliabel.18 

Suatu angket dikatakan valid (sah) jika pertanyaan pada suatu angket 

mampu untuk mengungkap sesuatu yang akan diukur oleh angket tersebut. 

Sedangkan suatu angket dikatakan reliabel (andal) jika jawaban seseorang 

terhadap pertanyaan adalah konsisten atau stabil dari waktu ke waktu. Jadi jika 

seseorang menjawab “tidak setuju” terhadap pernyataan A, maka jika beberapa 

waktu kemudian ia ditanya lagi mengenai hal yang sama, maka ia seharusnya 

tetap konsisten pada jawaban semula, yaitu “tidak setuju”. Jika demikian, hal itu 

dikatakan reliabel, dan jika tidak maka dikatakan tidak reliabel. 

G. Teknik Pengolahan dan Analisis data 

1. Uji Validitas  

Uji validitas adalah syarat untuk menguji kesahihan alat ukur yang 

digunakan dalam penelitian. Menurut Sugiyono Derajat ketetapan antara data 

yang terjadi pada objek penelitian dengan daya yang  dapat  dilaporkan  oleh  

penelitian.  Dengan  demikian  data  yang  valid adalah data “yang tidak berbeda” 

antara data yang dilaporkan oleh peneliti dengan data yang sesungguhnya terjadi 

pada objek penelitain.”
19 

Arikunto menegaskan, tujuan validitas adalah suatu ukuran yang 

menunjukkan tingkat-tingkat kevalidan  atau  kesahihan  sesuatu instrumen.Suatu 

instrument yang valida atau sahih mempunyai validitas tinggi. Sebaliknya,  

                                                             
18Saifuddin, Azwar. Reliabilitas dan Validitas,(Yogyakarta:Putra Belajar Offet, 1997). 

19Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D,(Bandung:PT 
Alfabet,2010),h 267. 
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instrument yang kurang valid berarti  memiliki validitas rendah. Tinggi rendahnya 

validitasi instrumen menunjukkan sejauh mana data yang terkumpul tidak 

menyimpang dari gambaran tentang validitas  yang dimaksud.20 Suatu   instrumen 

pengumpulan  data  dikatakan  valid  apabila  mampu  mengungkap  data  atau 

informasi dari suatu variabel   yang   diteliti   secara tepat   dan   mampu 

memberikan pengukuran yang tepat  seperti   yang   diharapkan   dalam penelitian.   

Adapun tinggi rendahnyakoefisien validitas  menggambarkan kemampuan   

instrumen  dalam  mengungkap  data  atau   informasi   dari variabel-variabel yang 

diteliti. Teknik  pengujiannya  adalah  dengan  menggunakan  teknik  korelasi 

product  moment Pearson  dan  menggunakan  tingkat  signifikansi  sebesar 5%,  

untuk  mengetahui  keeratan  pengaruh  antara  variabel  bebas  dengan variabel   

terikat. Caranya adalah  dengan   mengkorelasikan  skor   item pertanyaan  dengan  

skor  total  dengan  menggunakan  alat  bantu  berupa program  komputer  SPSS  

16.  Dengan  kriteria  apabila  probabilitas  kurang dari 0,05, maka instrumen 

tersebut dinyatakan valid. Sugiyono menyebutkan bahwa valid berarti instrumen 

tersebut dapat digunakan untuk mengukur apa yang seharusnya diukur. Jika nilai r 

hitun> rtabel,   dengan   nilai   signifikansi   (p)   <0.05,   maka   Ho   ditolak   dan 

disimpulkan  bahwa  skor  butir  berkorelasi  positif  dengan  skor  faktor, 

sehingga   dikatakan   valid   dan   tidak   perlu   dikeluarkan   dari   daftar   

pertanyaan.21 

 

 
                                                             

20Arikunto, Prosedur Penelitian : Suatu Pendekatan Praktik, (Jakarta: Rineka Cipta,2010) 
h.211. 

21Arikunto, Metodologi penelitian , (Jakarta: Rineka Cipta, 2002), h.145. 
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a. Analisis Validitas dan ReliabilitasVariabel Kecerdasan Emosional  

1) Analisis Validitas Instrumen Kecerdasan Emosional 

Analisis validitas butir untuk setiap pernyataan yang digunakan pada 

instrumen kecerdasan emosional adalah rumus korelasi product moment dari 

person.Untuk mengetahui validitas konsep instrument dilakukan dengan ujicoba 

skala kecerdasan emosional siswa. Hipotesis statistik yang di uji adalah: 

H0 :  = 0, yaitu tidak ada hubungan yang signifikan antara skor pernyataan 

dengan skor total. 

H1 :  = 0, yaitu ada hubungan yang signifikan antara skor butir pernyataan 

dengan skor total. 

Kriteria pengujian adalah jika nilai probabilitas (sig) lebih kecil dari 0,05 

maka H0 ditolak atau dengan kata lain butir pernyataan valid. Sebaliknya jika H0 

diterima maka butir pernyatan tidak valid.Hasil analisis validitas data uji coba 

kecerdasan emosional untuk koefisien korelasi product moment dari person, 

diperoleh nilai probabilitas (sig) seperti pada Tabel 3.5. 
 
Tabel 3.5.Rangkuman hasil analisis validitas pernyataan pada angket 

kecerdasan emosional siswa (data uji coba) 
 

Nomor 

Pernyataan 

Nilai Sig α Keterangan 

1. 0,069 0,05 Tidak valid 

2. 0,218 0,05 Tidak valid 

3. 0,009 0,05 Valid 

4. 0,000 0,05 Valid 

5. 0,000 0,05 Valid 

6. 0,000 0,05 Valid 
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7. 0,000 0,05 Valid 

8. 0,027 0,05 Valid 

9. 0,008 0,05 Valid 

10. 0,007 0,05 Valid 

11. 0,000 0,05 Valid 

12. 0,417 0,05 Tidak Valid 

13. 0,001 0,05 Valid 

14. 0,214 0,05 Tidak valid 

15. 0,000 0,05 Valid 

16. 0,157 0,05 Tidak valid 

17. 0,066 0,05 Tidak valid 

18. 0,481 0,05 Tidak valid 

19. 0,000 0,05 Valid 

20. 0,001 0,05 Valid 

21. 0,000 0,05 Valid 

22. 0,177 0,05 Tidak valid 

23. 0,098 0,05 Tidak valid 

24. 0,000 0,05 Valid 

25. 0,000 0,05 Valid 

26 0,000 0,05 Valid  

27 0,001 0,05 Valid  

28 0,000 0,05 Valid 

29 0,000 0,05 Valid 

30 0,000 0,05 Valid 

Tabel 3.5 menunjukkan bahwa dari 30 butir instrumen kecerdasan 

emosional  siswa yang diujicobakan diperoleh 9 butir pernyataan yang tidak valid 
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b. Hasil Analisis Validitas Dan Reliabilitas Variabel Kecerdasan spiritual 

1) Analisis Validitas Instrumen Kecerdasan Spiritual 

Analisis validitas butir untuk setiap pernyataan yang digunakan pada 

instrumen kecerdasan spiritual adalah rumus korelasi product moment dari 

person.Untuk mengetahui validitas konsep instrument dilakukan dengan ujicoba 

skala kecerdasan spiritual siswa. Hipotesis statistik yang di uji adalah: 

H0 :  = 0, yaitu tidak ada hubungan yang signifikan antara skor pernyataan 

dengan skor total. 

H1 :  = 0, yaitu ada hubungan yang signifikan antara skor butir pernyataan 

dengan skor total. 

Kriteria pengujian adalah jika nilai probabilitas (sig) lebih kecil dari 0,05 

maka H0 ditolak atau dengan kata lain butir pernyataan valid. Sebaliknya jika H0 

diterima maka butir pernyatan tidak valid. Hasil analisis validitas data uji coba 

kecerdasan spiritual untuk koefisien korelasi product moment dari person, 

diperoleh nilai probabilitas (sig) seperti pada Tabel 3.6 

 
Tabel 3.6 Rangkuman hasil analisis validitas pernyataan pada angket 

kecerdasan spiritual siswa (data uji coba) 

Nomor 

Pernyataan 

Nilai Sig Α Keterangan 

1. 0,017  0,05 Valid 

2. 0,009  0,05 Valid 

3. 0,074 0,05 Tidak Valid 

4. 0,680 0,05 Tidak Valid 
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5. 0,272 0,05 Tidak Valid 

6. 0,135 0,05 Tidak Valid 

7. 0,018 0,05 Valid 

8. 0,000 0,05 Valid 

9. 0,094 0,05 Tidak Valid 

10. 0,257 0,05 Tidak Valid 

11. 0,272 0,05 Tidak Valid 

12. 0,128 0,05 Tidak Valid 

13. 0,717 0,05 Tidak Valid 

14. 0,010 0,05 Valid 

15. 0,120 0,05 Tidak Valid 

16. 0,001  0,05 Valid 

17. 0,049 0,05 Valid 

18. 0,001  0,05 Valid 

19. 0,124 0,05 Tidak valid  

20. 0,988 0,05 Tidak Valid 

21. 0,019 0,05 Valid 

22. 0,000  0,05 Valid 

23. 0,001 0,05 Valid 

24. 0,005  0,05 Valid 

25. 0,111 0,05 Tidak Valid 

26 0,002 0,05 Valid  

27 0,000 0,05 Valid  

28 0,076 0,05 Tidak valid  

29 0,826 0,05 Tidak valid 

30 0,386 0,05 Tidak valid 

31 0,659 0,05 Tidak valid 
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Tabel 3.6 menunjukkan bahwa dari 40 butir instrumen kecerdasan spiritual 

siswa yang diuji cobakan diperoleh 20 butir pernyataan yang tidak valid . 

2. Uji Reliabilitas  

Uji reliabilitas dimaksudkan untuk mengetahui sejauh mana hasil 

pengukuran  tetap  konsisten  apabila  mampu  digunakan untuk  mengukur suatu 

variabel secara berulangkali serta dapat menghasilkan informasi atau data yang 

sama atau sedikit sekali bervariasi. Dengan kata lain, instrumen tersebut  mampu  

menunjukkan  keakuratan,  kestabilan, dan  kekonsistenan dalam  mengukur  

variabel-variabel  yang  hendak  diteliti. Suatu alat ukur disebut mempunyai alat 

reliabilitas atau dapat  dipercaya  jika  alat  ukur tersebut  stabil  dapat  diandalkan  

dan  diramal.  Alat ukur  dapat  dikatakan reliabel jika alat tersebut dalam 

mengukur sesuatu gejala pada waktu yang berlainan senantiasa menunjukkan hasil 

yang  sama. Disamping  itu, reliabilitas  merupakan  syarat  bagi  validitas  suatu 

penelitian.   

32 0,648 0,05 Tidak valid 

33 0,001 0,05 Valid 

34 0,120 0,05 Tidak valid 

35 0,001 0,05 Valid 

36 0,021 0,05 Valid 

37 0,025 0,05 Valid 

38 0,050 0,05 Valid 

39 0,012 0,05 Valid 

40 0,295 0,05 Tidak valid 
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Jika  suatu instrumen  tidak  reliabel,  maka   dengan   sendirinya   tidak   

valid  pula instrumen tersebut.Teknik pengujian   adalah   dengan   menggunakan   

koefisien alpha cronbach, dengan taraf nyata sebesar 5% Pengujian reliabilitas ini 

menggunakan   komputer   dengan   bantuan   program  SPSS  16. Menurut 

Nunnally, 1967 dalam Ghozali, 2007:42adapun kriteria untuk menilai reliabilitas 

instrumen penelitian ini yang merujuk kepada pendapat”Suatu konstruk atau 

variabel dikatakan reliabel jika memberikan nilai Cronbach Alpha >0,60.”
22dan 

untuk menentukan kriteria indeks reliabilitas adalah sebagai berikut: 

Tabel 3.7 

Kriteria Indeks Reliabilitas 

No Interval Kriteria Keandalan 

1 < 0.200 Sangat lemah 

2 0.200-0.399 Lemah 

3 0.400-0.599 Cukup kuat 

4 0.600-0.799 Kuat 

5 0.800-1.000 Sangat kuat 
 

a. Hasil Analisis Reliabilitas Instrumen Kecerdasan Emosional 

Analisis reliabilitas yang digunakan pada instrumen kecerdasan emosional 

siswa dengan menggunakan rumus Alpha Cronbach.Dari hasil perhitungan 

diperoleh Sig. seperti yang tercantum pada Tabel 3.8. 

                                                             
22Ghozali,Analisis Multivariate Dengan Program SPSS. Cetakan 

Empat.(Semarang:Penerbit Universitas diponegoro,2007) h. 42. 
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Tabel  3.8.  Rangkuman hasil analisis reliabilitas angket kecerdasan 

emosional siswa (data ujicoba 
Statistik Reliabilitas 

Cronbach's Alpha Jumlah pernyataan 

0,887 30 

Tabel 3.8.menunjukkan bahwa nilai Cronbach’s Alpha sebesar 0,887, 

dengan menggunakan interpretasi Guilford diperoleh bahwa reliabilitas dari 

kecerdasan emosional siswa adalah tinggi . 

b. Hasil Analisis Reliabilitas Instrumen Kecerdasan spiritual  

Analisis reliabilitas yang digunakan pada instrumen kecerdasan spiritual 

siswa dengan menggunakan rumus Alpha Cronbach. Dari hasil perhitungan 

diperoleh koefisien     seperti yang tercantum pada Tabel 3.9 

Tabel 3.9 Rangkuman hasil analisis reliabilitas angket kecerdasan spiritual 

siswa (data ujicoba) 

 
Statistik Reliabilitas 

Cronbach's Alpha Jumlah pernyataan 

0,807 40 

 Tabel 3.9 menunjukkan bahwa nilai Cronbach’s Alpha sebesar 0,807, 

dengan menggunakan interpretasi Guilford diperoleh bahwa reliabilitas dari 

kecerdasan spiritual siswa adalah tinggi . 
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3. Korelasi   

Merupakan salah satu teknik statistik yangdigunakan mencari  hubungan  

antara  dua  variabel  atau  lebih  yang  sifatnya kuantitatif.   Korelasi   tidak   

secara  otomatis menunjukkan   hubungan kausalitas antar variable. Hubungan 

dalam korelasi dapat berupa hubungan linier positif dan   negative.  Interprestasi    

koefesien  korelasi   akan menghasilkan  makna  kekuatan,  signifikansi  dan  arah 

hubungan  kedua variabel  yang   diteliti.   Untuk    melihat   kekuatan    koefisien    

korelasi didasarkan  pada  jarak   yang  berkisar  0-1.   Untuk  melihat  signifikansi 

hubungan digunakan  angka  signifikansi/   probabilitas  / alpha.   Untuk melihat   

arah   korelasi  dilihat dari  angka   koefisien korelasi  yang menunjukkan positif 

atau negatif.  

a. Koefisien korelasi   

Korelasi  dinyatakan  dalam  %  keeratan  hubungan  antara  variabel yang  

dinamakan  dengan  koefisien  korelasi,  yang  menunjukkan  derajat keeratan 

hubungan antara dua variabel dan arah hubungnnya (+ atau -). Koefisien   korelasi 

ialah  pengukuran   statistik   kovarian   atau asosiasi  antar  dua  variabel.  

Besarnya koefisien korelasi berkisar antara +1 s/d -1.Koefisien korelasi   

menunjukkan  kekuatan (strength) hubungan linier dan arah  hubungan dua  

variabel  acak. Jika  koefisien korelasi  positif,  mak  kedua  variabel  mempunyai  

hubungan  searah. Artinya  jika  nilai  variabel  X  tingi,  maka  nilai  variabel  Y  

akan  tinggi pula.  Sebaliknya,  jika  koefisien  korelasi  negatife, maka  kedua  

variabel mempunyai  hubungan  terbalik.  Artinya  jika  nilai  variabel  X  tinggi, 

maka nilai variabel Y akan menjadi rendah(dan sebaliknya).  Untuk memudahkan    
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melakukan interpretasi mengenahikakuatan  hubungan antara dua variabel penulis 

memberikan criteria sebagai berikut :23 

1.0 : tidak ad korelasi antara dua variabel  

2.>0 – 0,25 : korelasi sangat lemah  

3.>0,25 – 0,5 : korelasi cukup  

4.>0,5 – 0,75 : korelasi kuat  

5.>0,75 – 0,99 : korelasi sangat kuat   

6.1 : korelasi sempurna 

b. Jenis-jenis Koefisien Korelasi 

Menurut Umar nilai  koefisien  korelasi berkisar antara – 1 sampai +1, 

yang kriteria pemanfaatannya dijelaskan sebagai berikut :  

1) Jika, nilai r > 0, artinya telah terjadi hubungan yang linier positif, yaitu 

makin  besar  nilai  variabel X makin  besar  pula  nilai variabel Y atau 

makin kecil nilai variabel X makin kecil pula nilai variabel Y.  

2) Jika,  nilai  r  <  0,  artinya  telah  terjadi  hubungan  linier  negative,  

yaitu makin  besar  nilai  variabel  X  makin  kecil  nilai  variabel 

Yatau  makin kecil nilai variable X maka makin besar pula nilai 

variabel Y.  

                                                             
23Sugiyono, Metode Penelitian Kunatitatif Kualitatif dan R&D(Bandung:Alfabeta, ),h. 

260. 
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3) Jika, nilai r = 0, artinya tidak ada hubungan sama sekali antara variabel 

X dan varibel Y  

4) Jika,  nilai  r  =  1  atau  r  =  -1,  maka  dapat  dikatakantelah  terjadi 

hubungan linier sempurna, berupa garis lurus, sedangkan untuk r  yang 

makin mengarah ke angka 0 (nol) maka garis makin tidak lurus. 

4. Uji Asumsi Klasik  

Sebelum melakukan pengujian hipotesis,   agar   diperoleh   nilai perkiraan  

yang  tidak  bias  dan  efisien  dari  model  persamaan  linier  maka harus 

memenuhi asumsi-asumsi klasik sebagai berikut:  

a. Uji Normalitas Data   

Menurut  Ghozali,  uji  normalitas  bertujuan  untuk  menguji  apakah  di 

dalam model   regresi,  variabel   pengganggu   atau   residual   memiliki distribusi 

normal. Distribusi  normal  akan  membentuk  satu  garis  lurus diagonal,  dan  

kemudian  ploting  data  residual  akan  dibandingkan  dengan garis  diagonal. 

Apabila  distribusi  data  residual  normal,  maka  garis  yang menggambarkan  

data  sesungguhnya  akan  mengikuti  garis  diagonalnya.  Pada  prinsipnya  

normalitas  dapat  dideteksi  dengan  melihat  penyebaran data (titik) pada sumbu 

diagonal dari grafik.  Jika data menyebar disekitar garis  diagonal  dan  mengikuti  

arah  garis  diagonal  maka  model  regresi memenuhi  asumsi  normalitas  dan  

sebaliknya  apabila  data  menyebar  jauh dari diagonal dan/tidak mengikuti arah  

garis diagonal maka model regresi tidak memenuhi asumsi normalitas.24 

                                                             
24Ghozali., Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS. Edisi Ketujuh. 

(Semarang : Badan Penerbit Universitas Diponegoro,2013) h. 160 
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b. Uji Multikolinearitas  

Uji  multikollinearitas  bertujuan  untuk  menguji  apakah  model regresi   

ditemukan adanya  korelasi  antar   variabel   bebas   (independen) sedangkan  

model  regresi  yang  baik  seharusnya  tidak terjadi  korelasi  di antara  variabel  

independen. Jika  antara  variabel  independen  terjadi  atau saling  berkorelasi,  

maka variabel – variabel  ini  dapat  dikatakan  tidakortogonal. Dimana  variabel  

ortogonal  adalah  variabel  independen  yang nilai   korelasi   antar   sesama   

variabel  independen  sama  dengan  nol.  Multikolonieritas dapat dilihat dari  nilai 

tolerance dan lawannya variance inflation factor(VIF).  Nilai cut offyang   umum 

dipakai  untuk menunjukkan  adanya  multikolinearitas adalah nilai tolerance  <  

0.10  atau sama dengan nilai VIF > 10.25 

5. Teknik Pengujian Hipotesis Penelitian 

Untuk pengujian hipotesis (X1 dengan Y, X2 dengan Y,), digunakan teknis 

analisis regresi dan korelasi sederhana, untuk pengujian hipotesis (X1,X2 dengan 

Y) digunakan teknik analisis regresi dan korelasi ganda dengan dua variabel bebas 

sedangkan untuk pengujian hipotesis X1, X2, dengan Y peneliti menggunakan 

teknik analisis regresi dan korelasi ganda dengan tiga variabel bebas. Selanjutnya 

dilakukan langkah berikutnya menghitung koefisien korelasi parsil dimana salah 

satu dari variabel bebas sebagai kontrol. 

1. Uji regresi linear sederhana 

 Uji regresi linear sederhana dipakai untuk menentukan persamaan garis 

                                                             
25Ghozali,Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS. 20(Semarang: 

UNDIP, 2012), h. 105. 
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regresi linear sederhana dan kecenderungan hubungan antar masing-masing 

variabel bebas dengan variabel terikat. Koefisien regresi linear sederhana dihitung 

dengan rumus: 

 
   

 Dimana : 

 Ŷ = Variabel terikat yang diproyeksikan 
 X = Variabel bebas yang mempunyai nilai tertentu untuk diprediksi 
 a = nilai konstanta harga Y jika X = 0 
 b = Nilai arah sebagai penentu ramalan prediksi yang menunjukan nilai 

peningkatan atau penurunan variabel Y. 
 

a. Uji Korelasi Sederhana 

Uji korelasi sederhana dilakukan untuk menentukan koefisien korelasi 

variabel bebas dengan variabel terikat . Koefisien  korelasi sederhana dihitung 

dengan rumus : 

   

Dimana: 
 ⅀  = skor setiap item soal 
 ⅀   = Total skor 
     = koefisien korelasi antara X dan Y 
 

b. Uji signifikan koefisien korelasi 
 

thitung  = 
    √   

√     
 

 

 Kriteria uji signifikan koefisien korelasi dinyatakan memiliki signifikan 

Ŷ = a + bX 

    
∑  

√ ∑    ∑   
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dan positif yaitu jika nilai thitung   ttabel atau nilai probabilitas (p-value) < 0,05 (  . 

c. Koefisien determinasi 

                           
  x 100% 

2.  Uji regresi ganda dengan dua variabel bebas 

 Uji regresi ganda ini dilakukan untuk menentukan persamaan garis regresi 

linear ganda dan kecenderungan hubungan dua variabel bebas dengan variabel 

terikat. Koefisien regresi linear ganda dihitung dengan rumus: 

 
            

 a.  Uji Korelasi ganda dengan dua variabel bebas 

  Uji korelasi ganda ini digunakan untuk mengetahui terdapat hubungan 

variabel bebas dengan variabel terikat secara bersama-sama. Untuk mengatahui 

ada tidaknya hubungan tersebut, maka digunakan rumus koefisien korelasi ganda 

sebagai berikut:  

   

 

 

Keterangan: 

JK (regresi): Jumlah kuadrat regresi 

JK (Total): Jumlah kuadrat total 

 

 

Ŷ= a +      +      

     
 =
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b. Uji Signifikansi koefisien Korelasi Ganda 
 

Fhitung = 
         

         
 

 Kriteria uji signifikan koefisien korelasi dinyatakan memiliki signifikan 

dan positif yaitu jika nilai Fhitung   Ftabel atau nilai probabilitas (p-value) < 0,05 

(  . 

c. Koefisien determinasi 

Koefisien determinasi=     
  x 100% 
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BAB IV 
 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

A. Hasil Penelitian 

 Pada bab ini dipaparkan hasil-hasil penelitian secara umum hasil analisis 

deskriptif hasil dan hasil analisis inferensial data penelitian . 

1. Hasil Analisis Deskriptif Data Penelitian 

Data variabel kecerdasan emosional dan kecerdasan spiritual untuk mata 

pelajaran pendidikan agama Islam pada siswa kelas VIII SMPN 4 Baubau dianalisis 

secara deskriptif untuk mengetahui mean, standar deviasi, nilai maksimun, dan nilai 

minimum sebagaimana disajikan pada Tabel 4.1. 

Tabel 4.1 Rangkuman Hasil analisis deskriptif data Penelitian variabel 
kecerdasan emosional (X1) dan Kecerdasan Spiritual (X2) 
 

 N Rata-

rata 

Standar 

deviasi 

Minimum Maksimum 

Kecerdasan 

Emosional 
212 69,377 7,241 50,00 96,00 

Kecerdasan 

Spiritual 
212 55,717 6,371 40,00 75,00 

Pada Tabel 4.1 menunjukkan bahwa dari variabel yang dianalisis, 

menunjukkan bahwa masing-masing variabel memiliki nilai rata-rata yang berbeda 

demikian pula terhadap nilai minimum dan maksimum yang berbeda pula. 

 Pada variabel kecerdasan emosional menunjukkan rata-rata siswa memiliki 

nilai 69,377 dengan nilai minimum 50,00 dan nilai maksimum 96,00. Hal ini 
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menunjukkan bahwa kecerdasan emosional cukup tinggi. Terhadap variabel 

kecerdasan spiritual menunjukkan bahwa rata-rata siswa memiliki nilai 55,717 

dengan nilai minimum 40,00 dan nilai maksimum 75,00, yang menunjukkan bahwa 

kecerdasan spiritual siswa cukup tinggi, namun kecerdasan spiritual masih rendah 

dibandingkan dengan kecerdasan emosional yang dimiliki siswa kelas VIII SMPN 4 

Baubau.  

2. Hasil Analisis Inferensial Data Penelitian 

a. Hasil Uji Normalitas 

 Untuk melihat apakah data variabel kecerdasan emosional dan kecerdasan 

spiritual dan berasal dari populasi yang berdistribusi normal maka perlu dilakukan uji 

normalitas data. Kriteria pengujian digunakan adalah jika nilai probabilitas ( Asymp. 

Sig) > 0,05 maka H0 diterima. Uji normalitas data yang digunakan adalah uji 

Kolmogorov-Smirnov  Hasil uji normalitas variabel kecerdasan emosional dan 

kecerdasan spiritual dapat dilihat pada Tabel 4.2. 

Tabel 4.2 Rangkuman hasil uji normalitas Kolmogorov-Smirnov kecerdasan 
emosional dan kecerdasan spiritual 

Variabel Asymp.sig α Kesimpulan 

Kecerdasan Emosional 0,548 0,05 H0 diterima 

Kecerdasan Spiritual 0,320 0,05 H0 diterima 

Pada Tabel 4.2 terlihat bahwa nilai signifikasi uji normalitas data variabel 

kecerdasan emosional adalah nilai Asymp.sig= 0,548 > 0,05 yang berarti H0 diterima 

atau data pada variabel kecerdasan emosional berdistribusi normal pada α =0,05. 

Untuk data variabel kecerdasan spiritual berdistribusi normal pada α =0,05 hal ini 
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ditunjukkan dengan nilai Asymp.sig= 0,320 > 0,05 yang berarti H0 diterima. 

Berdasarkan uji normalitas data tersebut maka dapat dilakukan uji hipotesis. 

b. Hasil Uji Homogenitas 

            Untuk melihat apakah data variabel kecerdasan emosional dan kecerdasan 

spiritual dan berasal dari populasi yang homogen maka perlu dilakukan uji 

homogenitas data. Kriteria pengujian digunakan adalah jika nilai probabilitas ( 

Asymp. Sig) > 0,05 maka H0 diterima.  Hasil uji normalitas variabel kecerdasan 

emosional dan kecerdasan spiritual dapat dilihat pada Tabel 4.3. 
Tabel 4.3 Rangkuman hasil uji homogenitas kecerdasan emosional dan kecerdasan 

spiritual terhadap Hasil Belajar PAI 
 

Variabel Asymp.sig α Kesimpulan 
Kecerdasan Emosional 0,869 0,05 H0 diterima 
Kecerdasan Spiritual 0,590 0,05 H0 diterima 

 
            Pada Tabel 4.3 terlihat bahwa nilai signifikasi uji homogenitas data variabel 

kecerdasan emosional adalah nilai Asymp.sig= 0,869  > 0,05 yang berarti H0 diterima 

atau data pada variabel kecerdasan emosional berdistribusi homogenitas pada α 

=0,05. Untuk data variabel kecerdasan spiritual berdistribusi homogenitas  pada α 

=0,05 hal ini ditunjukkan dengan nilai Asymp.sig= 0,590 > 0,05 yang berarti H0 

diterima. Berdasarkan uji homogenitas data tersebut maka dapat dilakukan uji 

hipotesis. 
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c. Hasil Uji Linearitas Regresi 

1) Hasil Uji Linearitas Regresi Hasili Belajar PAI (Pengetahuan) atas 

Kecerdasan Emosional 

  Untuk melihat apakah persamaan regresi Hasil Belajar PAI (Pengetahuan) (Y) 

atas kecerdasan emosional (X1) berbentuk garis linear maka perlu dilakukan uji 

linearitas. Kriteria uji linearitas regresi dinyatakan memiliki linearitas regresi yaitu 

jika nilai Fhitung < Ftabel atau nilai probabilitas (p-value) Deviasi dari lineariras > 0,05 

(α). Hasil uji linearitas persamaan regresi hasil Belajar PAI (Pengetahuan) atas 

kecerdasan emosional dapat dilihat pada Tabel 4.4. 

Tabel 4.4 Rangkuman hasil uji linearitas regresi Hasil Belajar PAI 
(Pengetahuan) (Y) atas kecerdasan emosional (X1) 
 

Variabel Deviasi dari 
linearitas 

Α Kesimpulan 

Hasil Belajar PAI 
(Pengetahuan)* 
kecerdasan emosional 

0,822 0,05 H0 diterima 

 Pada Tabel 4.4 terlihat bahwa uji linearitas persamaan garis regresi dilihat 

dari p-value Deviasi dari lineariras yaitu 0,826 > 0,05 yang berarti H0 diterima, 

dengan demikian persamaan regresi Prestasi Belajar PAI (Pengetahuan) (Y) atas 

kecerdasan emosional (X1) berbentuk garis linear. 

2) Hasil Uji Linearitas Regresi Hasil Belajar PAI (Pengetahuan) atas 

Kecerdasan Spiritual. 

 Untuk melihat apakah persamaan regresi Hasil Belajar PAI (Pengetahuan) 

(Y) atas kecerdasan spiritual (X2) berbentuk garis linear maka perlu dilakukan uji 

linearitas. Kriteria uji linearitas regresi dinyatakan memiliki linearitas regresi yaitu 
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jika nilai Fhitung < Ftabel atau nilai probabilitas (p-value) Deviasi lineariras > 0,05 (α). 

Hasil uji linearitas persamaan regresi Hasil Belajar PAI (Pengetahuan) atas 

kecerdasan Spiritual dapat dilihat pada Tabel 4.5. 

Tabel 4.5 Rangkuman hasil uji linearitas regresi Hasil Belajar PAI 
(Pengetahuan) (Y) atas kecerdasan spiritual (X2) 
 

Variabel Deviasi dari 

lineariras 

Α Kesimpulan 

Hasil Belajar PAI 

(Pengetahuan)* 

kecerdasan spiritual 

0,084 0,05 H0 diterima 

            Pada Tabel 4.5 terlihat bahwa uji linearitas persamaan garis regresi 

diperoleh dilihat dari p-value Deviasi dari linearitas yaitu 0,084 > 0,05 yang berarti 

H0 diterima, dengan demikian persamaan regresi Hasil Belajar PAI (Pengetahuan) 

(Y) atas kecerdasan Spiritual (X2) berbentuk garis linear. 

d. Hasil Uji Multikolinieritas Regresi Berganda 

1) Hasil Uji Multikolinieritas Regresi Hasil Belajar PAI (Pengetahuan) 

atas Kecerdasan Emosional dan Kecerdasan Spiritual   

 Pengujian ini dilakukan untuk mengetahui ada atau tidak adanya hubungan 

linear diantara variabel independen dalam model regresi. Syarat berlakunya model 

regresi ganda adalah antar variabel bebas (variabel independen) tidak memiliki 

hubungan sempurna atau mengandung multikolinearitas. Pengujian terhadap adanya 

multikolinearitas adalah dalam penelitian adalah dengan melihat besaran Varian 

Inflation Factor (VIF) pada model regresi. Menurut Ghozali dalam Prawoto (2016) 

pada umumnya jika VIF > 10, maka variabel tersebut mempunyai persoalan 
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multikolinearitas dengan variabel lainnya, apabila model regresi diperoleh VIF < 10, 

maka dalam model tersebut tidak terjadi multikolinearitas. Hasil uji multikolinearitas 

persamaan regresi hasil belajar PAI (pengetahuan) atas kecerdasan emosional dan 

kecerdasan spiritual dapat dilihat pada Tabel 4.6. 

Tabel 4.6 Rangkuman hasil uji multikolinearitas regresi hasil belajar PAI 
(pengetahuan) (Y) atas kecerdasan emosional (X1) dan kecerdasan spiritual (X2) 
 

Variabel Statistik Kolineariti 

 

Kecerdasan emosional dan 

 

Kecerdasan Spiritual 

Tolerance VIF 

0,991 1,009 

0,991 1,009 

a. Dependent Variable: hasil belajar PAI (pengetahuan) 

Pada Tabel 4.6 terlihat bahwa uji multikolinearitas persamaan garis regresi 

diperoleh nilai VIF = 1,009 < 10 yang berarti dalam model tersebut tidak terjadi 

multikolinearitas, dengan demikian persamaan regresi ganda hasil belajar PAI 

(pengetahuan) (Y) atas Kecerdasan emosional (X1) dan kecerdasan spiritual (X2) 

tidak terjadi multikolinearitas. 

3. Hasil Uji Hipotesis Penelitian 

a. Pengaruh Kecerdasan Emosional terhadap Hasil belajar Pendidikan Agama 

Islam (pengetahuan)  

 Hipotesis pertama yang diajukan dalam penelitian ini ialah kecerdasan 

emosional berpengaruh positif terhadap hasil belajar Pendidikan Agama Islam Ada 

tidaknya pengaruh kecerdasan emosional dengan hasil belajar Pendidikan Agama 

Islam (pengetahuan) dapat dilihat pada Tabel 4.7.  
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Tabel 4.7 Rangkuman hasil uji anova variabel kecerdasan emosional (X1) 
dengan hasil belajar Pendidikan Agama Islam (pengetahuan) (Y) 

 Sum of 

Squares 

df Mean 

Square 

F Sig. α 

1 

Regression 59,864 1 59,864 4,251 0,040 

0,05 Residual 2957,434 210 14,083   

Total 3017,297 211    

 Berdasarkan Tabel 4.7 diperoleh nilai  Sig. adalah 0,040 atau lebih kecil dari 

nilai probabilitas 0,05 (sig 0,040 < 0,05) maka H0 ditolak. Hal ini 

menginterpretasikan bahwa kecerdasan emosional (X1) berpengaruh terhadap hasil 

belajar Pendidikan Agama Islam (pengetahuan). Besarnya koefisien regresi diperoleh 

berdasarkan Tabel 4.8 

Tabel 4.8 Rangkuman hasil uji koefisien regresi dan koefisien determinasi 
variabel kecerdasan emosional (X1) dengan hasil belajar Pendidikan Agama Islam 
(pengetahuan) (Y) 

 
 Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. α 

B Std. Error Beta 

1 
(Constant) 84,014 2,489  33,759 0,000 0,05 

X1 -0,074 0,036 -0,141 -2,062 0,040 

(Sumber: Lampiran 30) 

Berdasarkan Tabel 4.7 diperoleh koefisien regresi sebesar -

0,074 dengan hasil hipotesisi uji parsial diperoleh nilai Sig. adalah 

0,040 atau lebih kecil dari nilai probabilitas 0,05 (sig 0,040 < 0,05) 

maka hipotesis H0 ditolak dan Ha diterima. Artinya koefisien regresi 

bersifat signifikan, dengan demikian kecerdasan emosional 

berpengaruh positif terhadap hasil belajar Pendidikan Agama Islam 
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(pengetahuan), sehingga diperoleh model persamaan umum analisis 

regresi Ŷ = 84,014 + (-0,074)X1. Besar koefisien korelasi diperoleh 

berdasarkan Tabel 4.9 

Tabel 4.9  Rangkuman hasil uji koefisien korelasi dan koefisien determinasi 
variabel kecerdasan emosional (X1) dengan hasil belajar Pendidikan Agama Islam 
(pengetahuan) (Y) 
 
Model R R2 Adjusted R 

Square 
Std. Error of the 
Estimate 

Sig. α 

1 0,141 
  

0,020  0,015  3,75273 0,040 0,05 

Koefisien korelasi diperoleh dari tabel Model Summary. Terlihat pada kolam 

R  koefisien korelasi (rxy) = 0,141 dengan p- value = 0,040 < 0,05. Hal ini berarti H0 

ditolak, dengan demikian, koefisien korelasi kecerdasan emosional dan hasil belajar 

Pendidikan Agama Islam (pengetahuan) adalah berarti atau signifikan. Sedangkan  

koefisien determinasi pada kolom R square = 0,020, yang mengandung makna bahwa 

2% variabel hasil belajar Pendidikan Agama Islam (pengetahuan) siswa dapat 

dijelaskan oleh variabel kecerdasan emosional, atau dapat disimpulkan bahwa 

pengaruh variabel kecerdasan emosional terhadap hasil belajar Pendidikan Agama 

Islam (pengetahuan)  siswa sebesar 2% yang dapat dijelaskan pada persamaan regresi 

Ŷ = 84,014 + (-0,074)X1. 

b. Pengaruh Kecerdasan Spiritual Terhadap  hasil belajar Pendidikan Agama 

Islam (pengetahuan)  

Hipotesis kedua yang diajukan dalam penelitian ini ialah kecerdasan spiritual 

memiliki pengaruh dengan hasil belajar Pendidikan Agama Islam (pengetahuan) 

siswa kelas VIII SMPN 4 Baubau. Ada tidaknya pengaruh kecerdasan spiritual 
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dengan hasil  belajar Pendidikan Agama Islam (pengetahuan) dapat dilihat pada Tabel 

4.10.  

Tabel 4.10 Rangkuman hasil uji anova variabel kecerdasan spiritual (X2) 
dengan hasil belajar Pendidikan Agama Islam (pengetahuan) (Y) 
 
Model Sum of 

Squares 

Df Mean 

Square 

F Sig. α 

1 

Regression 1,113 1 1,113 0,077 0,781 

0,05 Residual 3016,184 210 14,363   

Total 3017,297 211    

Berdasarkan Tabel 4.10. diperoleh nilai  Sig. adalah 0,781 atau lebih besarl 

dari nilai probabilitas 0,05 (sig 0,000 < 0,05) maka H0 diterima. Hal ini 

menginterpretasikan bahwa kecerdasan spiritual tidak berpengaruh  terhadap hasil 

belajar Pendidikan Agama Islam (pengetahuan). Besarnya koefisien regresi diperoleh 

berdasarkan Tabel 4.11 

Tabel 4.11 Rangkuman hasil uji koefisien regresi variabel kecerdasan spiritua; (X2) 
dengan hasil belajar Pendidikan Agama Islam (pengetahuan) (Y) 

 
Model Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. α 

B Std. Error Beta 

1 
(Constant) 78,275 2,296  34,086 0,000 

0,05 
X2 0,011 0,041 0,019 0,278 0,781 

Berdasarkan Tabel 4.11 diperoleh koefisien regresi sebesar 0,011 

mengindentifikasi bahwa besaran penambahan tingkat hasil belajar Pendidikan 

Agama Islam (pengetahuan) setiap penambahan jawaban peserta didik untuk variabel 

kecerdasan spiritual. dengan hasil hipotesisi uji parsial diperoleh nilai Sig. adalah 
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0,781 atau lebih besaar dari nilai probabilitas 0,05 (sig 0,781 < 0,05) maka hipotesis 

H0 diterima. Artinya koefisien regresi bersifat tidak signifikan, dengan demikian 

kecerdasan spiritual tidak berpengaruh positif terhadap hasil belajar Pendidikan 

Agama Islam (pengetahuan), sehingga diperoleh model persamaan  umum analisis 

regresi Ŷ = 78,275 + 0,011 X2. Besar koefisien korelasi diperoleh berdasarkan Tabel 

4.12 

Tabel 4.12  Hasil uji koefisien korelasi dan koefisien determinasi variabel kecerdasan 
spiritual (X2) dengan hasil belajar Pendidikan Agama Islam 
(pengetahuan) (Y) 

Model R R2 Adjusted R 
Square 

Std. Error of the 
Estimate 

Sig. 

1 0,019 
  

0,000  -0,004  3,78983  0,781 

 Koefisien korelasi diperoleh dari tabel Model Summary. Terlihat pada kolam 

R  koefisien korelasi (rxy) = 0,019 dengan p- value = 0,781 < 0,05. Hal ini berarti H0 

diterima, dengan demikian, koefisien korelasi kecerdasan spiritual dan hasil belajar 

Pendidikan Agama Islam (pengetahuan) adalah tidak signifikan. Sedangkan koefisien 

determinasi pada kolom R squre = 0,000, yang mengandung makna bahwa 0% 

variabel hasil belajar Pendidikan Agama Islam (pengetahuan) (Y) tidak dapat 

dijelaskan oleh variabel kecerdasan spiritual  (X2), atau dapat disimpulkan bahwa 

persentase  sumbangan kecerdasan spiritual terhadap hasil  belajar Pendidikan Agama 

Islam (pengetahuan) sebesar 0%, kecerdasan spiritual peserta didik tidak 

mempengaruhi hasil belajar Pendidikan Agama Islam (pengetahuan) melainkan 

dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak di teliti dalam penelitian ini.  
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c. Hubungan Kecerdasan Emosional dan Kecerdasan Spiritual secara 

bersama-sama terhadap hasil belajar Pendidikan Agama Islam 

(pengetahuan)  

Hipotesis ketiga yang diajukan dalam penelitian ini ialah kecerdasan 

emosional dan kecerdasan spiritual secara bersama-sama dengan hasil belajar 

Pendidikan Agama Islam (pengetahuan) siswa kelas VIII SMPN 4 di Kota Baubau. 

Ada tidaknya pengaruh kecerdasan emosional dan kecerdasan spiritual dengan hasil 

belajar Pendidikan Agama Islam (pengetahuan) dapat dilihat pada Tabel 4.13 

Tabel 4.13 Rangkuman hasil uji anova variabel kecerdasan emosional (X1) 
dan kecerdasan spiritual (X2) dengan hasil belajar Pendidikan Agama Islam 
(pengetahuan) (Y) 
 

Model Sum of 
Squares 

df Mean 
Square 

F Sig. Α 

1 

Regression 63,137 2 31,569 2,233 0,110 0,05 

Residual 2954,160 209 14,135    

Total 3017,297 211     

             

Berdasarkan Tabel  4.13 di atas diperoleh nilai  Sig. adalah 0,110 atau lebih 

besar dari nilai probabilitas 0,05 (sig 0,110 > 0,05) maka hipotesis H0 diterima. Hal 

ini menginterpretasikan bahwa  kecerdasan  emosional dan kecerdasan spiritual 

secara bersama-sama tidak berpengaruh terhadap hasil belajar Pendidikan Agama 

Islam (pengetahuan). Besarnya koefisien regresi diperoleh berdasarkan Tabel 4.14. 
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Tabel 4.14 Rangkuman hasil uji koefisien regresi variabel kecerdasan 
emosional (X1) dan  kecerdasan spiritual (X2) dengan hasil belajar Pendidikan Agama 
Islam (pengetahuan) (Y) 
 
Model Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. α 

B Std. Error Beta 

1 

(Constant) 83,035 3,217  25,807 0,000 0,05 

X1 -0,075 0,036 -0,144 -2,095 0.037  

X2 0,020 0,041 0,033 0,481 0,631  

(Sumber: Lampiran 33)             

Berdasarkan Tabel  4.14 di atas diperoleh nilai Sig. kecerdasan emosional 

adalah 0,037 atau lebih kecil dari nilai probabilitas 0,05 (sig 0.037 < 0,05) dan 

kecerdasan spiritual adalah 0,631 atau lebih besar dari nilai probabilitas 0,05 (sig 

0,631 > 0,05) maka hipotesis H0 diterima. Artinya koefisien regresi bersifat tidak 

signifikan, dengan demikian kecerdasan emosional dan kecerdasan spiritual secara 

bersama-sama tidak berpengaruh positif terhadap hasil belajar Pendidikan Agama 

Islam (pengetahuan), sehingga diperoleh model persamaan  umum analisis regresi Ŷ 

= 83,035 +(-0,075)X1 + 0,020X2.  . Besar koefisien korelasi dan koefisien determinasi  

diperoleh berdasarkan Tabel 4.15 

Tabel 4.15 Rangkuman hasil uji signifikan koefisien korelasi dan koefisien 
determinasi variabel kecerdasan emosional (X1) dan kecerdasan spiritual siswa (X2) 

 
Model R R2 Adjusted R 

Square 
Std. Error of the 
Estimate 

Sig. α 

1 0,145
  

0,021 0,012  3,75962 0,110 0,05 

(Sumber: Lampiran 33) 

 Koefisien korelasi diperoleh dari tabel Model Summary. Terlihat pada kolam 

R  koefisien korelasi (rxy) = 0,145 dengan p- value = 0,110 > 0,05. Hal ini berarti H0 
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diterima, dengan demikian, koefisien korelasi kecerdasan emosional dan kecerdasan 

spiritual secara bersama-sama dengan hasil belajar Pendidikan Agama Islam 

(pengetahuan) adalah tidak signifikan. Sedangkan koefisien determinasi pada kolom 

R square = 0,021, yang mengandung makna bahwa 2,1% variabel hasil belajar 

Pendidikan Agama Islam (pengetahuan) (Y) tidak dapat dijelaskan oleh variabel 

keceradasan emosioanal (X1) dan  kecerdasan spiritual (X2) secara bersama-sama, 

atau dapat disimpulkan bahwa persentase sumbangan kecerdasan emosional terhadap 

hasil belajar Pendidikan Agama Islam (pengetahuan) sebesar 2,1% kecerdasan 

emosional dan kecerdasan spiritual peserta didik tidak memengaruhi hasil belajar 

Pendidikan Agama Islam (pengetahuan) melainkan dipengaruhi oleh faktor yang 

tidak di teliti dalam penelitian. 

B. Pembahasan 

Berdasarkan hasil uji hipotesis pertama tentang kecerdasan emosional 

terhadap hasil belajar PAI peserta didik, maka dilakukan analisis inferensial dengan 

melakukan uji regresi linear sederhana. Persamaan regresi diperoleh Ŷ = 84,014 + (-

0,074)X1. Dari hasil uji signifikan diperoleh nilai signifikan sebesar 0,040 dimana 

nilai signifikan < 0,05 ( 0,004 < 0,05), mka H0 ditolak. Jadi dapat disimpulkan bahwa 

ada pengaruh yang signifikan kecerdasan emosional terhadap hasil belaja PAI . 

Kondisi kecerdasan emosional yang cukup dapat menjadikan hasil belajar 

siswa kurang, karena kecerdasan emosional yang baik diyakini akan mampu 

mendorong tingkat prestasi yang dimiliki siswa. Untuk meraih hasil  belajar    yang  

tinggi,  seseorang    tidak  hanya  memperlukan  Intelligence Quotient (IQ) yang 

tinggi, tetapi juga Emotional Quotient (EQ). Seorang peserta didik yang dibekali 
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dengan kecerdasan EQ, maka akan lebih bisa mengenali dan mengendalikan diri 

sendiri. Hal ini sependapat dengan Goleman (2006:44) yang menyatakan bahwa 

setinggi-tingginya kecerdasan intelektual menyumbang kira-kira 20% bagi faktor-

faktor yang menentukan sukses individu dalam hidup, sedangkan 80%    diisi    oleh    

kekuatan-kekuatan    lain    termasuk    diantaranya  kecerdasan emosional.    

Dengan   demikian,   dalam   mendorong   hasil   belajar   diperlukan 

kecerdasan emosional dari para siswa, karena tingkat emosional yang tinggi akan 

mendorong  siswa  untuk  belajar  lebih  giat  lagi  yang  dampaknya  prestasi  belajar 

mereka akan meningkat. Dan pada penelitian ini hasil belajar yang dimiliki oleh para 

siswa SMPN 4 Baubau dalam kategori rendah, menurunnya prestasi belajar siswa 

tersebut diakibatkan beberapa faktor. Faktor  yang mempengaruhi seseorang dalam 

belajar itu banyak jenisnya. Faktor-faktor belajar itupun dibagi menjadi dua bagian 

yaitu faktor interen yang berasal dari dalam dan faktor ekstern atau berasal dari luar. 

Faktor intern banyak dipengaruhi dari dalam diri siswa itu sendiri dan  faktor  

eksternal  dipengaruhi  oleh  lingkungan,  baik  itu  lingkungan  keluarga, lingkungan  

sekolah   maupun  lingkungan  masyarakat.  Antara  dua faktor  tersebut  masing 

masing bisa memengaruhi seseorang untuk meningkatkan prestasinya yang diperoleh 

dengan cara belajar. Sehubungan  dengan penelitian ini, rendahnya hasil belajar siswa  

dapat disebabkan tingkat kecerdasan emosional dari para siswa kurang. Kecerdasan 

emosional ini diyakini turut memberikan kontribusi dalam peningkatkan hasil belajar 

siswa, ini berbeda dengan kecerdasan  intelektual  yang didapat dari bawaan  yang 

tidak  dapat berbuat  banyak untuk  meningkatkannya. Sementara  itu kecerdasan   

emosional    dapat   dilatih,   dipelajari dan   dikembangkan   pada   masa kanak-
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kanak, sehingga   masih   ada   peluang   untuk   menumbuh kembangkan   dan 

meningkatkannya untuk  memberikan  sumbangan  bagi sukses hidup seseorang. 

Sehubungan dengan ditemukannya kecerdasan emosional yang sedang dan 

rendahnya hasil  belajar, serta dalam pengujian dengan menggunakan korelasi 

product moment menunjukkan adanya hubungan yang signifikan antara kecerdasan 

emosional dengan hasil belajar  siswa pada mata pelajaran PAI siswa kelas VIII 

SMPN 4 Baubau. Signifikansi tersebut dapat dilihat dari besarnya nilai taraf 

signifikansi sebesar 0,040 atau diatas 0,05. Hal ini berarti kecerdasan emosional 

mampu memberikan kontribusi yang signifikan dalam meningkatkan hasil belajar   

mata pelajaran PAI siswa kelas VIII SMPN 4 Baubau.  

Dengan demikian, makin tingginya kecerdasan emosional yang dimiliki oleh   

para   siswa   diyakini   mampu   meningkatkan   prestasinya,   Karena   pada 

kenyataannya, dalam proses belajar mengajar di sekolah sering ditemukan siswa yang 

tidak dapat meraih hasil belajar yang setara dengan kemampuan inteligensinya. Ada 

siswa yang mempunyai kemampuan inteligensi tinggi tetapi memperoleh hasil belajar   

yang   relatif   rendah,   namun   ada   siswa   yang   walaupun   kemampuan 

inteligensinya relatif rendah, dapat meraih hasil belajar  yang relatif tinggi.  Itu 

sebabnya taraf inteligensi bukan merupakan satu-satunya faktor  yang menentukan 

keberhasilan seseorang. Hasil penelitian ini sependapat dengan Goleman (2006:44) 

yang mengatakan bahwa dalam proses belajar siswa, IQ tidak dapat berfungsi dengan 

baik tanpa partisipasi penghayatan emosional terhadap mata pelajaran yang 

disampaikan di sekolah.  Namun biasanya kedua inteligensi itu saling melengkapi. 

Keseimbangan  antara  IQ dan  EQ merupakan  kunci  keberhasilan  belajar siswa di 

sekolah. Penelitian  dari Yunisa (2013) yang menyimpulkan bahwa terdapat 
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hubungan antara kecerdasan emosional dengan hasil belajar peserta didik PAI siswa 

kelas VIII SMPN   4 Baubau.              

Berdasarkan hasil uji hipotesis pertama tentang kecerdasan spritual terhadap 

hasil belajar PAI peserta didik, maka dilakukan analisis inferensial dengan melakukan 

uji regresi linear sederhana. Persamaan regresi diperoleh Ŷ = 84,014 + (-0,074)X1. 

Dari hasil uji signifikan diperoleh nilai signifikan sebesar 0,040 dimana nilai 

signifikan < 0,05 ( 0,781 < 0,05), maka H0 diterima. Jadi dapat disimpulkan bahwa 

tidak ada pengaruh yang signifikan kecerdasan emosional terhadap hasil belaja PAI . 

Namun demikian tidak berarti bahwa kecerdasan spiritual tidak punya 

pengaruh terhadap hasil belajar siswa. Namun bukan berarti tidak berpengaruh sama 

sekali dan bahkan boleh jadi ada pengaruh yang signifikan kecerdasan spiritual 

terhadap hasil belajar. Ada beberapa kelemahan dalam penelitian yang 

memungkinkan hipotesis yang diharapkan tidak sesuai dengan perhitungan 

kuantitatifnya kelemahan-kelemahan yang mungkin terjadi dalam penelitian adalah : 

1. Penelitian ini pendekatannya adalah penelitian expo facto yang berarti 

pengambilan data yang sudah matang yang besar kemungkinan data itu tidak 

cocok atau tidak sesuai dengan kondisi riil di lapangan. Mungkin juga terjadi apa 

yang diharap dari siswa melenceng dari harapan siswa yang memiliki minat dan 

motivasi yang berbeda. 

2. Pelaksanaan penelitian yang harus menyusuaikan jadwal mengajar serta aturan-

aturan yang berlaku disekolah sehingga mengikat independensi penelitian, 

seharusnya ada prosudre yang harus dilakukan tidak dapat dilakukan karena 

situasi dan kondisi yang tidak memungkinkan. 
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3. Walaupun dengan menggunakan kelas yang homogen dan telah teruji 

homogenitas, dan hasil questioner telah divalidasi namun tetap terjadi kekeliruan 

dalam memahami pertanyaan-pertanyan yang diajukan dalam bentuk questioner. 

4. Kemungkinan adanya kesalahan menghitung data uji korelasi dan data uji beda 

pada variable X1, X2 dan Y, sehingga hasil yang diperoleh tidak sesuai demgam 

yang diharapkan 

Dari hasil penelitian sebelumnya yang dilakukan peneliti-peneliti yang lain 

yang meneliti tentang kecerdasan spiritual umumnya menunjukkan adanya pengaruh 

positif yang signifikan seperti yang ditunjukkan oleh Husnawati dan Erwin. 

Husnawati dalam Tesisnya yang berjudul Pengaruh Kecerdasan Spritual 

terhadap terhadap Hasil Belajar Siswa di Madrasah Aliyah Al Munawarah Jakarta 

Selatan menunjukkan terdapat kolerasi positif yang signifikan Antara kecerdasan 

spiritual dengan prestasi belajar dengan nilai sebesar 0,979 > 0,361 (F hitung > F 

tabel) yang berarti tergolong kuat berpengaruh positif Antara kecerdasan spiritual 

yang dimiliki siswa terhadap prestasi belajar siswa di Madrasah Aliyah tersebut. 

Erwin Nurdiansyah dalam Jurnal Of EST dengan Judul  “ Pengaruh 

Kecerdasan Spritual, Kecerasan Emosional, Dampak negative Jejaring social dan 

Kemampuan Berfikir Divergen terhadap Hasil Belajar Matematika Siswa “. 

Mengungkapkan bahwa kecerdasan spiritual (X1) berpengaruh positif yang signifikan 

terhadap hasil belajar matematika siswa kelas X SMA Negeri Se-Kecamatan Bontotiro 

Kabupaten Bulukumba (Y) dengan  besarnya  pengaruh  langsung adalah 0,528 atau 

52,8%, koefisien jalur 0,534  yang  signifikan  dengan  nilai  p  = 0,001 < 0,05 yang 

signifikan. Secara tidak langsung kecerdasan spiritual berpengaruh positif yang  signifikan 

terhadap hasil belajar matematika siswa. 
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Menurut Ginanjar (2007) “kecerdasan spiritual merupakan kecerdasan tertinggi kita”. 

Kecerdasan spiritual adalah   kemampuan untuk memberi makna ibadah serta mampu 

mensinergikan kecerdasan intelektual (IQ), kecerdasan emosional (EQ), dan kecerdasan 

spiritual (SQ) secara komprehensif kepada setiap perilaku dan kegiatan, melalui langkah-

langkah dan  pemikiran  tauhid  (integralistik),  serta berpikir “hanya karena Allah”. 

Kecerdasan spiritual yang tinggi dapat membantu manusia mencapai kegemilangan hidup. 

Maka, untuk mendapatkan dimensi kecerdasan spiritual perlu dikaji dari sumber Islam. 

 

 

 



116 
 

BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan  

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan sebagai 

berikut. 

1. Terdapat pengaruh yang signifikan antara kecerdasan emosional dengan 

hasil belajar PAI siswa kelas VIII SMP Negeri 4 Baubau dengan 

persamaan  umum analisis regresi Ŷ = 84,014 + (-0,074)X1 dan koefisien 

korelasi 0,141. 

2. Tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara kecerdasan spiritual 

dengan hasil belajar PAI siswa kelas VIII SMP Negeri 4 Baubau Hasil uji 

koefisien regresi variabel kecerdasan spiritua; (X2) dengan hasil belajar 

Pendidikan Agama Islam (pengetahuan) (Y) diperoleh koefisien regresi 

sebesar 0,011 mengindentifikasi bahwa besaran penambahan tingkat hasil 

belajar Pendidikan Agama Islam (pengetahuan) setiap penambahan 

jawaban peserta didik untuk variabel kecerdasan spiritual. dengan hasil 

hipotesisi uji parsial diperoleh nilai Sig. adalah 0,781 atau lebih besaar 

dari nilai probabilitas 0,05 (sig 0,781 < 0,05) maka hipotesis H0 diterima. 

Artinya koefisien regresi bersifat tidak signifikan, dengan demikian 

kecerdasan spiritual tidak berpengaruh positif terhadap hasil belajar 

Pendidikan Agama Islam (pengetahuan), sehingga diperoleh model 

persamaan  umum analisis regresi Ŷ = 78,275 + 0,011 X2. 
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3. Hasil uji koefisien regresi variabel kecerdasan emosional (X1) dan  

kecerdasan spiritual (X2) dengan hasil belajar Pendidikan Agama Islam 

(pengetahuan) (Y) diperoleh nilai Sig. kecerdasan emosional adalah 0,037 

atau lebih kecil dari nilai probabilitas 0,05 (sig 0.037 < 0,05) dan 

kecerdasan spiritual adalah 0,631 atau lebih besar dari nilai probabilitas 

0,05 (sig 0,631 > 0,05) maka hipotesis H0 diterima. Artinya koefisien 

regresi bersifat tidak signifikan, dengan demikian kecerdasan emosional 

dan kecerdasan spiritual secara bersama-sama tidak berpengaruh positif 

terhadap hasil belajar Pendidikan Agama Islam (pengetahuan), sehingga 

diperoleh model persamaan  umum analisis regresi Ŷ = 83,035 +(-

0,075)X1 + 0,020X2.   

B. Implikasi Penelitian 

 Berdasarkan hasil dan kesimpulan penelitian dikemukakan beberapa saran 

berikut. 

1. Para guru PAI diharapkan dalam penyusunan perangkat pembelajaran 

hendaknya menyadari bahwa setiap aspek kecerdasan yang dimiliki siswa 

mempengaruhi hasi belajar siswa 

2. Sehubungan  dengan  adanya  pengaruh  dari  kecerdasan  emosional   dan 

kecerdasan spiritual maka disarankan kepada pihak sekolah terutama 

guru-guru/ pengajar agar memasukkan unsur-unsur kecerdasan emosioal 

dalam menyampaikan materi serta melibatkan emosi siswa dalam proses 

pembelajaran. 

3. Sehubungan rendahnya hasil belajar siswa khususnya pada mata pelajaran 

akhlak,  maka  diperlukan  usaha-usaha  dari  guru  khususnya dalam 
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mendorong  para siswa untuk lebih giat belajar lagi, hanya dengan belajar 

sungguh-sungguh maka siswa yang IQ rendah maupun yang IQ tinggi 

dapat dipastikan hasil belajar yang diperolehnya akan meningkat dan lebih 

baik. 
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Lampiran 1: Pengantar Instrumen Penelitian 

 

PENGANTAR INSTRUMEN PENELITIAN 

 

Dengan hormat, 

 Dalam rangka penulisan tesis sebagai salah satu syarat dalam penyelesaian 

studi pada program Pascasarjana di Universitas Islam Negeri Alaudin Makassar 

(UIN), maka saya mohon kepada anda untuk mengisi/menjawab pernyataan-

pernyataan dalam angket tersebut. 

 Angket ini bukan tes atau penilaian yang berkaitan dengan kemampuan 

anda, karena itu siswa / siswi dapat memberikan jawaban sesuai dengan kondisi 

yang dirasakan saat ini. Tidak ada jawaban benar dan salah. Semua jawaban yang 

diberikan akan dijaga kerahasiaannya dan hanya untuk kepentingan penelitian 

ilmiah. Atas perhatian dan bantuan anda diucapkan terima kasih. 

 

 

 

       Baubau,  13 Januari 2018 

 

       Peneliti  
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Lampiran 3 : Angket Kecerdasan Emosional 

 

ANGKET KECERDASAN EMOSIONAL 

 

Sebelum mengisi angket di bawah ini, tulislah identitas diri anda : 

Nama   : 

Kelas   : 

Hari/Tgl  : 

Petunjuk: 

1. Tulislah identitas diri Anda pada bagian yang telah disediakan  
2. Berikan tanggapan dari setiap pernyataan dalam tes ini dengan cara 

memberikan tanda  ceklis ( √ )  sesuai dengan tanggapan  yang Anda berikan  

pada kolom yang tersedia dan sesuai pilihan berikut: 
SS = Sangat Setuju  
S = Setuju 
TS = Tidak Setuju 
STS =Sangat Tidak Setuju  

3. Bacalah setiap pernyataan dengan baik dan cermat  
4. Jawaban Anda tidak ada yang salah dan tidak mempengaruhi nilai pelajaran 

anda. 
5. Kerjakan semua nomor, jangan sampai ada nomor yang terlewati 

 

NO Pernyataan STS TS S SS 

Ket. 

Positif / 

Negatif 

1 Saya tetap belajar meskipun tidak ada ulangan     Positif 

2 Saya tetap berusaha meraih 10 besar terbaik di 
setiap ulangan semester 

    Positif 

3 Saya bersedia dengan senang hati 
mendengarkan keluh kesah teman saya 

    Positif 

4 Saya merasa tidak perduli, kalau dimarahi 
orang tua 

    Negatif 

5 Saya sering terlambat datang ke sekolah     Negatif 
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6 Saya tidak mempunyai target dalam belajar     Negatif 

7 Saya tidak di senangi oleh teman sekolah saya     Negatif 

8 Saya tetap berusaha terus belajar untuk 
menyaingi teman-teman saya di sekolah 

    Positif 

9 Saya menghormati pendapat orang lain     Positif 

10 Saya selalu meyapa guru bila bertemu dengan 
mereka bahkan berjabat tangan 

    Positif 

11 Saya merasa ejekan teman kepada saya perlu 
dibalas 

    Negatif 

12 Saya enggan mengikuti ekstrakulikuler di luar 
sekolah 

    Negatif 

13 Saya merasa senang melihat teman yang tidak 
saya sukai itu sedih 

    Negatif 

14 Saya tahu betul bahwa perasaan malu bertanya 
dapat membuat saya kesulitan dalam 
memahami pelajaran 

    Positif 

15 Saya tidak merasa perhatin ketika melihat 
bencana di TV 

    Negatif 

16 Bila memasuki lingkungan sekolah baru, saya 
merasa harus memakai sepatu dan tas baru 
juga 

    Negatif 

17 Saya menyadari bila keinginan saya tidak 
terpenuhi 

    Positif 

18 Disaat guru menjelaskan pelajaran di kelas 
saya selalu berkonsentrasi 

    Positif 

19 Saya tidak merasa kawatir bila saya tidak 
belajar untuk ulangan semester 

    Negatif 

20 Jika orang tua mengecewakan saya, saya akan 
mengurung diri dalam kamar dan melakukan 
aksi diam 

    Negatif 

21 Saya belajar hanya ada ulangan semester 
 

    Negatif 

22 Saya tidak sudi megikuti ajakan teman saya 
untuk bolos sekolah 

    Positif 

23 Saya bersungguh-sungguh mencapai target 
belajar yang sudah saya rencanakan 

    Positif 

24 Disaat saya sedang marah, saya biasanya 
membanting barang-barang di sekitar saya 

    Negatif 
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25 Saya tidak mempunyai cita-cita untuk masa 
depan saya 

    Negatif 

26 Saya bersikap tidak perduli bila mendengar 
pengumuman gotong-royong membersihkan 
lingkungan di sekitar saya 

    Negatif 

27 Saya tahu betul kekurangan saya di sekolah 
dan berusah mengimbanginya dengan 
belajar lebih giat 

    Positif 

28 Saya enggan membantu orang tua karena 
sibuk dengan urusan sendiri 

    Negatif 

29 Saya merasa risih mendengar keluh kesah 
teman saya 

    Negatif 

30 Saya malas membantu teman saya yang 
sedang dalam kesusahan 

    Negatif 
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Lampiran 4: Angket Kecerdasan interpersonal 

 

ANGKET KECERDASAN SPIRITUAL 

Sebelum mengisi angket di bawah ini, tulislah identitas diri anda : 

Nama   : 

Kelas   : 

Hari/Tgl  : 

Petunjuk: 

1. Tulislah identitas diri Anda pada bagian yang telah disediakan  
2. Berikan tanggapan dari setiap pernyataan dalam tes ini dengan cara 

memberikan tanda  ceklis ( √ )  sesuai dengan tanggapan  yang Anda berikan  
pada kolom yang tersedia dan sesuai pilihan berikut: 
SS = Sangat Setuju  
S = Setuju 
TS = Tidak Setuju 
STS =Sangat Tidak Setuju  

3. Bacalah setiap pernyataan dengan baik dan cermat  
4. Jawaban Anda tidak ada yang salah dan tidak mempengaruhi nilai pelajaran 

anda. 
5. Kerjakan semua nomor, jangan sampai ada nomor yang terlewati 
 

No Pernyataan SS S TS STS 

Ket. 

Positif / 

Negatif 

1 Saya tahu tujuan saya sekolah     Positif 

2 
Saya memiliki sifat enggang untuk menyakiti 

orang lain 
    

Positif 

3 Saya tidak memperdulikan nasehat orang tua saya     Negatif 

4 
Saya merasa tidak pernah 

mampu menyelesaikan 
masalah yang saya hadapi 

    
Negatif 

5 
Saya selalu mengeluh atas ketidak berhasilan saya 

dalam mengerjakan suatu hal 
    

Negatif 
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6 Saya tidak mengetahui apa tujuan saya sekolah     Negatif 

7 
Saya tidak merasa bersalah, kalau menyakiti 

orang lain 
    

Negatif 

8 
Saya menyadari bahwa suatu kesabaran itu 

sangat penting 
    

Positif 

9 
Saya marah ketika teman saya tidak 

mendengarkan nasehat saya 
    

Negatif 

10 Saya lebih senang menilai orang lain dari pada 

menilai diri sendiri 
    Negatif 

11 
Saya lebih senang mengerjakan hal-hal yang tidak 

baik 
    

Negatif 

12 
Saya tidak merasa bersalah, melakukan hal-hal 

yang membuat orang lain jengkel 
    

Negatif 

13 
Saya dengan mudah berkenalan dengan teman 
kelas saya disaat baru pertama kali masuk 

sekolah 

    
Positif 

14 Saya mampu mengambil hikmah dari setiap 
masalah yang saya hadapi 

    Positif 

15 
Saya mampu menilai diri saya sendiri sebelum 

menilai orang lain 
    

Positif 

16 Saya membuat target, bahwa hari ini 

lebih baik dibandingkan hari kemarin 
    Positif 

17 
Saya enggan berkenalan dengan teman kelas saya 

disaat baru pertama kali masuk sekolah 
    

Negatif 

18 Saya tidak mampu mengambil hikmah di balik 

setiap masalah yang saya derita 
    Negatif 

19 Saya tidak pernah merasa sabaran ketika di 

timpa suatu penyakit 
    Negatif 

20 Saya tidak mempunyai target untuk lebih baik 

dari hari kemarin 
    Negatif 

21 Saya tidak pernah membantu teman sekolah 

saya 
    Negatif 

22 Saya sadar betul, bahwa setiap orang beriman 

pasti mendapat ujian dari Tuhan 
    Positif 
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23 Saya menerima dengan lapang dada ketika 
di timpa penyakit 

    Positif 

24 Saya sulit beradaptasi dengan lingkungan 
sekolah yang baru saya tempati 

    Negatif 

25 Saya tidak menyadari bahwa setiap orang 
beriman mendapat ujian dari tuhan 

    Negatif 

26 Setiap guru menjelaskan, saya biasanya asyik 
ngobrol bersama teman saya 

    Negatif 

27 Saya cepat akrab dengan teman baru saya     Positif 

28 Saya mampu menerima ujian yang saya hadapi     Positif 

29 Saya selalu bersyukuk terhadap apa yang saya 
miliki saat ini 

    Positif 

30 Saya sadar betul, ibadah itu adalah perintah 

Tuhan 
    Positif 

31 Saya tidak sudi akrab dengan teman baru     Negatif 

32 Saya merasa Tuhan tidak senang kepada saya, 

ketika saya ditimpa penyakit 
    Negatif 

33 Saya tidak menyadari bahwa ibadah itu perintah 
Tuhan 

    Negatif 

34 Saya tidak pernah mau membersihkan 

kelas saya, meskipun sudah di jadwalkan 
    Negatif 

35 Saya sadar betul bahwa kemudahan akan 

datan setelah kesulitan 
    Positif 

36 Bagi saya, masa lalu bukanlah sekedar 

kenangan tanpa arti 
    Positif 

37 Saya tidak merasa bersalah ketika melanggar 

tata tertib sekolah 
    Negatif 

38 Saya tidak menerima cobaan yang saya hadapi     Negatif 

39 Saya tidak pernah menyadari bahwa setiap ada 

kesulitan pasti ada kemudahan 
    Negatif 

40 Saya tidak pernah peduli dengan kebersihan kelas 

saya 
    Negatif 
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Lampiran 1: Pengantar Instrumen Penelitian 

 

PENGANTAR INSTRUMEN PENELITIAN 

 

Dengan hormat, 

 Dalam rangka penulisan tesis sebagai salah  satu syarat dalam penyelesaian 

studi pada program Pascasarjana di Universitas Islam Negeri Alaudin Makassar 

(UIN), maka saya mohon kepada anda untuk mengisi/menjawab pernyatan-pernyatan 

dalam angket tersebut. 

 Angket ini bukan tes atau penilaian yang berkaitan dengan kemampuan anda, 

karena itu siswa/siswi dapat memberikan jawaban sesuai dengan kondisi yang 

dirasakan saat ini.Tidak ada jawaban benar dan salah. Semua jawaban yang diberikan 

akan dijaga kerahasiaannya dan hanya untuk kepentingan penelitian ilmiah. atas 

perhatian dan bantuan anda diucapkan terimakasih. 

 

 

       Baubau,  09  April  2018 

 

       Peneliti, 
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Lampiran2 :Angket Kecerdasan Emosional 

 

ANGKET KECERDASAN EMOSIONAL 

Sebelum mengisi angket di bawah ini, tulislah identitas diri anda : 

Nama   : 

Kelas   : 

Hari/Tgl  : 

Petunjuk: 

1. Tulislah identitas diri Anda pada bagian yang telah disediakan 
2. Berikan tanggapan dari setiap pernyataan dalam tes ini dengan cara memberikan 

tandaceklis ( √ )  sesuai denga ntanggapan  yang Anda berikan pada kolom yang 
tersedia dan sesuai pilihan berikut: 
SS = Sangat Setuju 
S = Setuju 
TS = Tidak Setuju 
STS =Sangat Tidak Setuju 

3. Bacalahs setiap pernyataan dengan baik dan cermat 
4. Jawaban Anda tidak ada yang salah dan tidak mempengaruhi nilai pelajaran anda. 
5. Kerjakan semua nomor, jangan sampai ada nomor yang terlewati 

 

NO Pernyataan STS TS S SS 

Ket. 

Positif / 

Negatif 

1. Saya bersedia dengan senang hati 
mendengarkan keluh kesah teman saya 

    Positif 

2. Saya merasa tidak perduli, kalau dimarahi 
orang tua 

    Positif 

3. Saya sering terlambat datang ke sekolah     Negatif 

4. Saya tidak mempunyai target dalam belajar     Negatif 
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5. Saya tidak disenangi oleh teman sekolah saya      Negatif 

6. Saya tetap berusaha terus belajar untuk 
menyaingi teman-teman saya di sekolah 

    Positif 

7. Saya menghormati pendapat orang lain     Positif 

8. Saya selalu meyapa guru bila bertemu dengan 
mereka bahakan berjabat tangan 

    Positif 

9. Saya merasa ejekan teman kepada saya perlu 
dibalas 
 

    Negatif 

10. Saya merasa senang melihat teman yang tidak 
saya sukai itu sedih 

    Negatif 

11. Saya tidak merasa perhatin ketika melihat 
bencana di TV 

    Negatif 

12. Saya tidak merasa khawatir bila saya tidak 
belajar ntuk ulangan semester 

    Negatif 

13. Jika orang tua mengecewakan saya, saya akan 
mengurung diri dalam kamar dan melakukan 
aksi diam 

    Negatif 

14. Saya belajar hanya ada ulangan semester 
 

    Negatif 

15. Disaat saya sedang marah, saya biasanya 
membating barang-  sekitar saya 

    Negatif 

16. Saya tidak mempunyai cita-cita untuk masa 
depan saya 

    Negatif 

17. Saya bersikap tidak perduli bila mendengar 
pengumuman gotong-royong membersihkan 
lingkungan di sekitar saya 

    Negatif 

18. Saya tahu betul kekurangan saya di sekolah 
dan berusaha mengimbanginya dengan 
belajar lebih giat 

    Positif 

19. Saya enggan membantu orang tua karena 
sibuk dengan urusan sendiri 

    Negatif 

20. Saya merasa risih mendengar keluh kesah 
teman saya 

    Negatif 

21. Saya malas membantu teman saya yang 
sedang dalam kesusahan 

    Negatif 
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Lampiran3: Angket Kecerdasan interpersonal 

ANGKET KECERDASAN SPIRITUAL 

Sebelum mengisi angket di bawah ini, tulislah identitas diri anda : 

Nama   : 

Kelas   : 

Hari/Tgl  : 

Petunjuk: 

1. Tulislah identitas diri Anda pada bagian yang telah disediakan 
2. Berikan tanggapan dari setiap pernyataan dalam tes ini dengan cara memberikan 

tanda ceklis ( √ ) sesuai dengan tanggapan  yang Anda berikan pada kolom yang 
tersedia dan sesuai pilihan berikut: 
SS = Sangat Setuju 
S = Setuju 
TS = Tidak Setuju 
STS =Sangat Tidak Setuju 

3. Bacalah setiap pernyataan dengan baik dan cermat 
4. Jawaban Anda tidak ada yang salah dan tidak mempengaruhi nilai pelajaran anda. 
5. Kerjakan semua nomor, jangan sampai ada nomor yang terlewati 

 

No Pernyataan SS S TS STS 

Ket. 

Positif / 
Negatif 

1 Saya tahu tujuan saya sekolah     Negatif 

2 
Saya memiliki sifat enggang untuk menyakiti 

orang lain 
    

Positif 

3. 
Saya tidak merasa bersalah, kalau menyakiti orang 

lain 
    

Negatif 

4. 
Saya menyadari bahwa suatu kesabaran itu sangat 

penting 
    

Positif 

5. Saya mampu mengambil hikmah dari setiap     Positif 
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masalah yang saya hadapi 

6. 
Saya membuat target, bahwa hari ini lebih baik 

dibandingkan hari kemarin 
    

Positif 

7. 
Saya enggan berkenalan dengan teman kelas saya 

disaat baru pertama kali masuk sekolah 
    

Negatif 

8. 
Saya tidak mampu mengambil hikmah di balik 

setiap masalah yang saya derita 
    

Negatif 

9. Saya tidak pernah membantu teman sekolah saya     Negatif 

10. 
Saya sadar betul, bahwa setiap orang beriman pasti 

mendapat ujian dari Tuhan 
    

Positif 

11. 
Saya menerima dengan lapang dada ketika di timpa 

penyakit 
    

Positif 

12. 
Saya sulit beradaptasi dengan lingkungan sekolah 

yang baru saya tempati 
    

Negatif 

13. 
Setiap guru menjelaskan, saya biasanya asyik 

ngobrol bersama teman saya 
    

Negatif 

14. Saya cepat akrab dengan teman baru saya     Positif 

15. 
Saya tidak menyadari bahwa ibadah itu perintah 

Tuhan 
    

Negatif 

16. 
Saya sadar betul bahwa kemudahan akan datang 

setelah kesulitan 
    

Positif 

17. 
Bagi saya, masa lalu bukanlah sekedar kenangan 

tanpa arti 
    

Positif 

18. 
Saya tidak merasa bersalah ketika melanggar tata 

tertib sekolah 
    

Negatif 

19. Saya tidak menerima cobaan yang saya hadapi     Negatif 

20. 
Saya tidak pernah menyadari bahwa setiap ada 

kesulitan pasti ada kemudahan 
    

Negatif 
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Siswa SMP Negeri 4 Baubau sementara mengisi angket Kecerdasan 
Emosional dan Kecerdasan  Spiritual 

 

 



156 
 

 

 

 

 



157 
 

 

 

 



158 
 

 

 



159 
 

 

 



160 
 

 

Bersama Kepala SMP Negeri 4 Baubau 
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Halaman Olah Raga SMP Negeri 4 Baubau 
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HASIL PENELITIAN KECERDASAN EMOSIONAL DAN KECERDASAN  SPIRITUAL 
SMP NEGERI 4 BAUBAU  

NO EMOSIONAL SPRITUAL 

1 62 48 

2 66 45 

3 73 64 

4 71 51 

5 69 63 

6 61 59 

7 68 63 

8 66 65 

9 72 67 

10 74 71 

11 55 48 

12 82 66 

13 75 61 

14 73 66 

15 70 75 

16 77 53 

17 76 59 

18 66 54 

19 69 58 

20 63 51 

21 78 50 

22 76 64 

23 72 52 

24 75 60 

25 68 59 

26 74 53 

27 72 52 

28 79 54 

29 74 52 

30 83 59 
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31 73 60 

32 70 52 

33 70 58 

34 70 52 

35 76 51 

36 71 53 

37 68 72 

38 65 48 

39 62 51 

40 52 53 

41 67 57 

42 69 55 

43 71 47 

44 67 47 

45 73 59 

46 73 40 

47 77 57 

48 72 52 

49 73 55 

50 67 54 

51 70 65 

52 62 58 

53 79 47 

54 72 53 

55 69 43 

56 77 56 

57 78 61 

58 78 51 

59 71 57 

60 78 62 

61 70 59 

62 69 62 

63 73 58 
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64 73 54 

65 70 50 

66 73 49 

67 80 48 

68 70 57 

69 56 49 

70 77 58 

71 84 63 

72 63 55 

73 75 59 

74 74 54 

75 80 51 

76 78 65 

77 66 60 

78 64 48 

79 84 49 

80 79 64 

81 63 62 

82 67 64 

83 67 61 

84 84 61 

85 63 56 

86 60 52 

87 74 61 

88 74 62 

89 65 65 

90 70 48 

91 64 52 

92 65 52 

93 62 61 

94 69 63 

95 73 58 

96 80 62 
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97 64 41 
98 81 53 
99 61 51 
100 68 50 
101 69 49 
102 69 48 
103 60 52 
104 71 54 
105 67 59 
106 67 58 
107 64 44 
108 63 59 
109 59 47 
110 96 54 
111 79 54 
112 64 54 
113 63 51 
114 61 59 
115 66 62 
116 70 58 
117 65 65 
118 61 54 
119 54 51 
120 68 64 
121 71 47 
122 76 43 
123 65 57 
124 70 55 
125 68 56 
126 69 57 
127 58 50 
128 75 56 
129 59 57 
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130 70 52 
131 77 60 
132 69 43 
133 66 56 
134 59 47 
135 54 56 
136 69 58 
137 59 56 
138 58 54 
139 74 63 
140 57 57 
141 73 48 
142 57 60 
143 73 58 
144 75 52 
145 78 59 
146 66 55 
147 59 53 
148 66 58 
149 68 59 
150 65 64 
151 77 53 
152 72 50 
153 68 55 
154 66 65 
155 66 53 
156 73 59 
157 72 50 
158 67 51 
159 81 42 
160 67 61 
161 70 57 
162 75 45 
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163 73 56 
164 59 61 
165 71 62 
166 79 57 
167 77 58 
168 67 59 
169 64 59 
170 66 48 
171 63 60 
172 77 49 
173 77 58 
174 60 56 
175 58 42 
176 75 69 
177 65 48 
178 50 52 
179 66 52 
180 65 61 
181 50 63 
182 50 58 
183 75 62 
184 72 57 
185 74 60 
186 78 57 
187 78 47 
188 70 52 
189 76 58 
190 77 63 
191 66 49 
192 76 58 
193 67 55 
194 66 56 
195 63 42 
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196 57 69 
197 65 52 
198 81 47 
199 73 48 
200 58 41 
201 65 58 
202 64 56 
203 66 58 
204 66 56 
205 62 67 
206 76 64 
207 74 57 
208 65 60 
209 74 54 
210 78 67 
211 81 59 

212 69 57 
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a. Uji Hasil analisis deskriptif data Penelitian variabel kecerdasan emosional 
(X1) dan Kecerdasan Spiritual (X2) 

 

Descriptive Statistics 

 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

kecerdasan_emosional 212 50.00 96.00 69.3774 7.24121 

kecerdasan_spiritual 212 40.00 75.00 55.7170 6.37122 

Valid N (listwise) 212     

 
b. Uji Normalitas kecerdasan emosional 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

 kecerdasan_emosional 

N 212 

Normal Parametersa,b 
Mean 69.3774 

Std. Deviation 7.24121 

Most Extreme Differences 

Absolute .055 

Positive .034 

Negative -.055 

Kolmogorov-Smirnov Z .797 

Asymp. Sig. (2-tailed) .548 

a. Test distribution is Normal. 

b. Calculated from data. 

 
c.  Uji Normalitas kecerdasan Spritual 
 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

 kecerdasan_spiritual 

N 212 

Normal Parametersa,b 
Mean 55.7170 

Std. Deviation 6.37122 

Most Extreme Differences 

Absolute .066 

Positive .046 

Negative -.066 

Kolmogorov-Smirnov Z .956 

Asymp. Sig. (2-tailed) .320 

a. Test distribution is Normal. 



152 
 

 
 

b. Calculated from data. 

d.  Uji Homogenitas 

Test of Homogeneity of Variances 

Hasil belajar pai 

Levene Statistic df1 df2 Sig. 

.683 25 181 .869 

 

Test of Homogeneity of Variances 

Hasil belajari_pai 

Levene Statistic df1 df2 Sig. 

.911 25 181 .590 
 

 

1. Uji linearitas regresi Hasil Belajar PAI (Pengetahuan) (Y) atas kecerdasan 

emosional (X1) 
ANOVA Table 

 Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

pengetahuan

_PAI * 

kecerdasan_

emosional 

Between 

Groups 

(Combined) 414.469 33 12.560 .859 .689 

Linearity 59.864 1 59.864 4.094 .045 

Deviation 

from 

Linearity 

354.606 32 11.081 .758 .822 

Within Groups 2602.828 178 14.623   

Total 3017.297 211    

 

2. Uji linearitas regresi hasil Belajar PAI (Pengetahuan) (Y) atas kecerdasan 

spiritual (X2) 
ANOVA Table 

 Sum of 

Squares 

df Mean 

Square 

F Sig. 

pengetahuan_

PAI * 

kecerdasan_sp

iritual 

Between 

Groups 

(Combined) 616.566 30 20.552 1.550 .043 

Linearity 1.113 1 1.113 .084 .772 

Deviation 

from Linearity 
615.453 29 21.223 1.600 .084 

Within Groups 2400.731 181 13.264   

Total 3017.297 211    
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3. Uji multikolinearitas regresi hasil belajar PAI (pengetahuan) (Y) atas 

kecerdasan emosional (X1) dan kecerdasan spiritual (X2) 
Variabel Statistik Kolineariti 

 
Kecerdasan emosional dan 
 
Kecerdasan Spiritual 

Tolerance VIF 
0,991 1,009 

0,991 1,009 
a. Dependent Variable: Prestasi belajar PAI (pengetahuan) 

 
 
Hasil uji koefisien korelasi dan koefisien determinasi variabel kecerdasan 
emosional (X1) dengan hasil belajar Pendidikan Agama Islam (Y) 

 

Model Summary 

Model R R Square Adjusted R 

Square 

Std. Error of 

the 

Estimate 

Change Statistics 

R Square 

Change 

F Change df1 df2 Sig. F 

Change 

1 .141a .020 .015 3.75273 .020 4.251 1 210 .040 

a. Predictors: (Constant), kecerdasan_emosional 
 
 
Hasil uji anova variabel kecerdasan emosional (X1) dengan hasil belajar 
Pendidikan Agama Islam (Y) 

ANOVAa 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 

Regression 59.864 1 59.864 4.251 .040b 

Residual 2957.434 210 14.083   

Total 3017.297 211    

a. Dependent Variable: pengetahuan_PAI 

b. Predictors: (Constant), kecerdasan_emosional 

Hasil uji koefisien regresi dan koefisien determinasi variabel kecerdasan 

emosional (X1) dengan hasil belajar Pendidikan Agama Islam (Y) 
Coefficientsa 

Model Unstandardized Coefficients Standardized 

Coefficients 

t Sig. 

B Std. Error Beta 

1 

(Constant) 84.014 2.489  33.759 .000 

kecerdasan_

emosional 
-.074 .036 -.141 -2.062 .040 
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a. Dependent Variable: pengetahuan_PAI 

 
Hasil uji koefisien korelasi dan koefisien determinasi variabel kecerdasan 
spiritual (X2) dengan hasil belajar Pendidikan Agama Islam (Y) 
 

Model Summary 

Model R R Square Adjusted R 

Square 

Std. Error of 

the 

Estimate 

Change Statistics 

R Square 

Change 

F Change df1 df2 Sig. F 

Change 

1 .019a .000 -.004 3.78983 .000 .077 1 210 .781 

a. Predictors: (Constant), kecerdasan_spiritual 

 
Hasil uji anova variabel kecerdasan spiritual (X2) dengan hasil belajar 
Pendidikan Agama Islam (Y) 
 

ANOVAa 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 

Regression 1.113 1 1.113 .077 .781b 

Residual 3016.184 210 14.363   

Total 3017.297 211    

a. Dependent Variable: pengetahuan_PAI 

b. Predictors: (Constant), kecerdasan_spiritual 

 

Hasil uji koefisien regresi dan koefisien determinasi variabel kecerdasan 

spritual (X2) dengan hasil  belajar Pendidikan Agama Islam (Y) 
 

Coefficientsa 

Model Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. 

B Std. Error Beta 

1 
(Constant) 78.275 2.296  34.086 .000 

kecerdasan_spiritual .011 .041 .019 .278 .781 

a. Dependent Variable: pengetahuan_PAI 
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Hasil uji anova variabel kecerdasan emosional (X1) dan kecerdasan spiritual (X2) 
dengan hasil belajar Pendidikan Agama Islam (Y) 

ANOVAa 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 

Regression 62.736 2 31.368 2.371 .096b 

Residual 2765.264 209 13.231   

Total 2828.000 211    

a. Dependent Variable: Prestasi_PAI 

b. Predictors: (Constant), kecerdasan_spiritual, kecerdasan_emosional 
 
Hasil uji koefisien regresi variabel kecerdasan emosional (X1) dan  kecerdasan 
spiritual (X2) dengan hasil belajar Pendidikan Agama Islam (Y) 

Coefficientsa 

Model Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. Correlations 

B Std. 

Error 

Beta Zero-order Partial Part 

1 

(Constant) 82.287 3.113  26.434 .000    

kecerdasan

_emosional 
-.073 .035 -.144 -2.093 .038 -.139 -.143 -.143 

kecerdasan

_spiritual 
.032 .039 .055 .799 .425 .041 .055 .055 

a. Dependent Variable: Prestasi _PAI 

 

Hasil uji signifikan koefisien korelasi dan koefisien determinasi variabel 
kecerdasan emosional (X1) dan kecerdasan spiritual siswa (X2) 

Model Summary 

Model R R 

Square 

Adjusted 

R 

Square 

Std. Error 

of the 

Estimate 

Change Statistics 

R Square 

Change 

F 

Change 

df1 df2 Sig. F 

Change 

1 .149a .022 .013 3.63743 .022 2.371 2 209 .096 

a. Predictors: (Constant), kecerdasan_spiritual, kecerdasan_emosional 
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NILAI RAPOR  

SEMESTER GANJIL SMP 4 NEGERI BAUBAU 

TAHUN PELAJARAN 2016/2017 

 

NO 

NILAI 

PENGETAHUAN 

1 75 

2 81 

3 75 

4 80 

5 78 

6 78 

7 79 

8 80 

9 82 

10 71 

11 80 

12 75 

13 80 

14 80 

15 79 

16 80 

17 79 

18 83 

19 78 

20 87 

21 74 

22 78 

23 89 

24 77 

25 79 
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26 80 

27 80 

28 76 

29 85 

30 75 

31 80 

32 77 

33 76 

34 75 

35 74 

36 72 

37 73 

38 85 

39 70 

40 78 

41 75 

42 75 

43 75 

44 77 

45 75 

46 72 

47 71 

48 73 

49 82 

50 81 

51 77 

52 88 

53 82 

54 76 

55 72 

56 74 

57 73 

58 72 
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59 85 

60 77 

61 80 

62 83 

63 85 

64 74 

65 72 

66 73 

67 85 

68 70 

69 78 

70 75 

71 75 

72 76 

73 81 

74 79 

75 77 

76 82 

77 82 

78 72 

79 80 

80 75 

81 76 

82 79 

83 80 

84 82 

85 85 

86 81 

87 75 

88 78 

89 82 

90 85 

91 84 
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92 80 

93 82 

94 80 

95 77 

96 81 

97 79 

98 75 

99 77 

100 82 

101 80 

102 79 

103 81 

104 81 

105 77 

106 80 

107 82 

108 83 

109 79 

110 80 

111 81 

112 82 

113 78 

114 75 

115 80 

116 80 

117 81 

118 80 

119 80 

120 75 

121 80 

122 80 

123 72 

124 81 



148 
 

125 72 

126 77 

127 79 

128 80 

129 82 

130 85 

131 81 

132 70 

133 80 

134 80 

135 77 

136 80 

137 80 

138 90 

139 80 

140 75 

141 76 

142 82 

143 80 

144 79 

145 80 

146 78 

147 77 

148 78 

149 75 

150 81 

151 80 

152 82 

153 81 

154 80 

155 85 

156 81 

157 85 
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158 80 

159 80 

160 77 

161 78 

162 80 

163 81 

164 73 

165 78 

166 77 

167 84 

168 88 

169 81 

170 80 

171 89 

172 80 

173 74 

174 78 

175 77 

176 81 

177 80 

178 79 

179 80 

180 79 

181 81 

182 81 

183 80 

184 79 

185 78 

186 81 

187 80 

188 80 

189 80 

190 70 
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191 80 

192 80 

193 75 

194 81 

195 81 

196 84 

197 81 

198 80 

199 80 

200 75 

201 80 

202 79 

203 80 

204 82 

205 85 

206 81 

207 75 

208 81 

209 81 

210 80 

211 78 

212 72 
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