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Buku ini didesain khusus untuk kebutuhan kajian teoritis dan praktis 

yang menyajikan informasi tentang kecerdasan emosional siswa berbakat 

intelektual yang belajar pada program kelas akselerasi yang telah dicanangkan 

oleh pemerintah sebagai salah satu upaya untuk memfasilitasi atau melayani 

anak yang telah dididentifikasi sebagai anak berbakat intelektual. Program 

percepatan belajar atau program akselerasi merupakan salah satu bentuk 

layanan pendidikan bagi anak berbakat intelektual yang diharapkan dapat 

memenuhi kebutuhan layanan berdifferensiasi bagi mereka yang tergolong 

berbakat (gifted). Program akselerasi memberikan keuntungan bagi anak 

berbakat intelektual, namun berbagai kelemahan yang berpotensi negatif 

menimbulkan masalah-masalah lain yang perlu diantisipasi agar program 

pelayanan khusus ini tidak kehilangan maknanya khususnya terkait kecerdasan 

emosional dari siswa berbakat intelektual. 

Buku ini terdiri dari 4 (empat) fokus bahasan: Pertama, pembahasan 

tentang konsep kecerdasan emosional dimulai pada kajian-kajian didasarkan 

pada konsep-konsep dasar dari beberapa pendapat pakar seperti Peter Solovey 

dan John Meyer (1990), Goleman (1995), Cooper (1997), Shapiro (1997), Simmons 

(1997), Bar-On (1998), Davies (2002), Caruso (2002) dan lain-lain. Dimana para 

pakar dalam mendefinisikan konsep kecerdasan emosional berangkat pada 



kecerdasan emosional yang bersifat cognitive (ability models) dan non-cognitive 

(personality models) atau gabungan dari keduanya (mixed- models). 

Berdasarkan konsep-konsep dasar kecerdasan emosional tersebut 

dianalisis untuk menentukan konstruk kecerdasan emosional siswa. Selanjutnya 

kecerdasan emosional ditinjau dari konsep neuroscience dimana penelitian-

penelitian neuroscience telah berdampak luarbiasa terhadap kajian ilmu 

psikologi belajar seperti terjadinya suasana belajar menyenangkan yang ternyata 

dapat meningkatkan percepatan belajar dan sangat erat kaitannya dengan 

pengelolaan otak (brain management).  Penggunaan fungsi otak yang efektif dan 

efisien merupakan hasil dari proses interaktif yang dinamis dengan lingkungan 

yang mencakup ciri-ciri fisik, mental dan emosional yang mengakibatkan 

integrasi yang terakselerasikan dari fungsi otak dan berakibat terhadap 

pemekaran kemampuan manusia secara optimal. 

Kedua, menguraikan tentang konsep keberbakatan intelektual Renzulli,  

identifikasi anak berbakat intelektual, prestasi akademik anak berbakat 

intelektual, dan kreativitas anak berbakat intelektual. Beberapa kelemahan yang 

perlu dibenahi bagi pelayanan anak berbakat intelektual seperti sistem 

pendidikan kita yang kurang mengadopsi perkembangan mutakhir dalam 

neurosains (neuroscience) sehingga kelas akselerasi di sekolah-sekolah belum 

sempurna memahami dinamika otak manusia, anak-anak dilatih untuk 

mengembangkan kemampuan rasional-kalkulatif, tetapi hampir melupakan 

simbiosis otak manusia yang menekankan pada pematangan emosi. Hal ini 

menjadi tantangan yang perlu menjadi perhatian dalam memfasilitasi 

kebutuhan anak berbakat intelektual karena percepatan belajar dan sangat erat 

kaitannya dengan pengelolaan otak (brain management).  

Ketiga, menguraikan tentang program percepatan belajar dengan uraian 

definisi akselerasi, panduan penyelenggaraan yang meliputi tujuan program 

percepatan belajar, bagaimana model penyelenggaraan serta kebijakan-

kebijakan tehnis pembinaan. Manfaat program akselerasi bagi anak berbakat 

intelektual, dan kelemahan akselerasi. Sekolah sebagai tempat pengembangan 



bakat adalah salah satu upaya dalam menciptakan suasana luar biasa (atmosphere 

of excellence), untuk mengikis habis makna elitis dari istilah keberbakatan 

menjadi hal yang penting untuk diperjuangkan, dimana setiap siswa diberi 

kesempatan, sumber daya, dan dorongan yang diperlukan untuk mencapai 

perkembangan seoptimal mungkin.  

Untuk itu berbagai upaya telah dirintis pemerintah dengan menyediakan 

program pelayanan khusus bagi anak yang memiliki potensi kecerdasan dan 

bakat khusus, seperti program percepatan belajar, dimana salah satu tujuan 

khusus dari program percepatan belajar adalah memacu mutu siswa untuk 

pendekatan kecerdasan spiritual, intelektual, dan emosionalnya secara 

seimbang. Kebutuhan emosional anak berbakat perlu diperhatikan serta 

dikendalikan, karena mereka pada umumnya lebih sensitif terhadap kejadian 

sekelilingnya yang akan berpengaruh luar biasa terhadap perkembangannya. 

Keempat, membahas tentang pengembangan kecerdasan emosional 

siswa berbakat intelektual, pengembangan pengukuran kecerdasan emosional 

siswa berbakat intelektual, model-model pengukuran kecerdasan emosional, 

dan penelitian yang berhubungan dengan kecerdasan emosional siswa berbakat 

intelektual. Pada bagian ini dilengkapi dengan contoh bagaimana 

mengembangkan Instrumen Pengukur kecerdasan emosional dalam kajian 

keberbakatan intelektual dengan sampel dari siswa-siswa program kelas 

akselerasi, sehingga berbagai informasi yang terkait dengan masalah ini menjadi 

perhatian dan menjadi motivasi dalam menyusun buku ini. 

Dengan demikian, buku ini didesain khusus untuk kebutuhan kajian 

teoritis dan praktis yang menyajikan informasi tentang kecerdasan emosional 

siswa berbakat intelektual yang belajar pada program kelas akselerasi yang telah 

dicanangkan oleh pemerintah sebagai salah satu upaya untuk memfasilitasi atau 

melayani anak yang telah dididentifikasi sebagai anak berbakat intelektual. 

Berbagai permasalahan menyangkut penyesuaian emosional menjadi bahasan 

bagi pengembangan kecerdasan emosional siswa berbakat intelektual. Buku ini 

diharapkan dapat memberi informasi bagi semua pihak yang membutuhkan. 
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KATA PENGANTAR 

Assalamu Alaikum Wr. Wb 
 Alhamdulillah puji syukur kehadirat Allah SWT yang 
telah mellimpahkan rahmat dan karunia-Nya, shalawat atas 
junjungan Nabi Muhammad SAW sehingga buku dengan 
judul ’Kecerdasan Emosional Siswa Berbakat Intelektual” 
dapat terselesaikan. 

Bemula ketika penulis diberi kepercayaan sebagai 
fasilitator pada SMUN SNBI (Sekolah Nasional Bertaraf 
Internasional) untuk wilayah Jakarta Timur 2006-2007, 
dimana penulis berkesempatan untuk berinteraksi langsung 
dengan anak-anak yang telah diidentifikasi sebagai anak yang 
berbakat intelektual dalam program percepatan belajar. 
Selanjutnya ketika penulis melakukan penelitian tentang 
Pengembangan Instrumen Pengukur kecerdasan emosional 
dalam kajian keberbakatan intelektual dengan sampel dari 
siswa-siswa program kelas akselerasi, sehingga berbagai 
informasi yang terkait dengan masalah ini menjadi perhatian 
dan menjadi motivasi untuk menyusun buku ini. 

Program percepatan belajar atau program akselerasi 
merupakan salah satu bentuk layanan pendidikan bagi anak 
berbakat intelektual yang diharapkan dapat memenuhi 
kebutuhan layanan berdifferensiasi bagi mereka yang 
tergolong berbakat (gifted). Program akselerasi memberikan 
keuntungan bagi anak berbakat intelektual, namun berbagai 
kelemahan yang berpotensi negatif menimbulkan masalah-
masalah lain yang perlu diantisipasi agar program pelayanan 
khusus ini tidak kehilangan maknanya. Berbagai 
permasalahan menyangkut penyesuaian emosional menjadi 
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bahasan bagi pengembangan kecerdasan emosional siswa 
berbakat intelektual. Buku ini diharapkan dapat memberi 
informasi bagi semua pihak yang membutuhkan. 

Prof. Dr. Conny Semiawan dan Prof. Dr. Djaali atas 
keikhlasannya dan keluwesannya dalam membantu dan 
membimbing kami dalam memberikan informasi-informasi 
mengenai keberbakatan Intelektual, baik  secara langsung 
maupun melalui karya-karya ilmiah beliau. 

Terima kasih pula kepada Rektor UIN Alauddin 
beserta jajarannya, Dekan Fakultas Tarbiyah dan Kepala Pusat 
Penjaminan Mutu UIN Alauddin yang telah memberi 
kepercayaan dan kesempatan kepada kami untuk menyusun 
suatu karya ilmiah dalam rangka program Gerakan Seribu 
Buku UIN Alauddin Makassar dan semua pihak yang telah 
membantu. Semoga perlindungan, keberkahan, dan kesehatan 
selalu menyertai kita dalam melakukan segala aktivitas.  
Mohon maaf atas segala kekurangan pada hasil penyusunan 
buku ini. 
Wassalam.            
  

Makassar, November 2011 

Misykat Malik Ibrahim 
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I 
KAJIAN KECERDASAN EMOSIONAL 

 
A. Konsep Dasar Kecerdasan Emosional 

Pada dasarnya jiwa manusia terdiri dari dua aspek, yakni 
aspek kemampuan (ability) dan aspek kepribadiaan (personality). 
Aspek kemampuan meliputi prestasi belajar, inteligensi, dan bakat; 
sedangkan aspek kepribadiaan meliputi watak, sifat, penyesuaian 
diri, minat, emosi, sikap dan motivasi1. Emosi sebagai salah satu 
aspek kepribadian secara essensial adalah suatu kondisi gairah untuk 
bertindak (a state of being moved), yang memiliki beberapa 
komponen, yaitu perasaan, tindakan tertentu dalam menghayati 
perasaan tersebut, dan kesadaran tentang pengalaman.2Makna 
secara harfiah, Oxford English Dictionary mendefinisikan emosi 
sebagai “setiap kegiatan atau pergolakan pikiran, perasaan, nafsu, 
setiap keadaan mental yang hebat atau meluap-luap.3 Emosi 
dijelaskan sebagai motus anima yang artinya “jiwa yang 
menggerakkan kita”.4 

Dalam hubungannya dengan kecerdasan, manusia memiliki 
dua akal yang bersumber dari intelegensi kita, yaitu yang sifatnya 
rasional (rasional mind),  yang diukur dengan IQ dan sifatnya 
emosional (emotional mind) yang diukur dengan EQ. Pada rational 

mind, rasio dan kesadaran yang berfungsi, namun pada emotional 

mind kita terkadang cenderung tidak logis (illogical) dan bersifat  

 
1 Djaali, Psikologi Pendidikan (Jakarta: Bumi Aksara, 2009), p. 1 
2 Conny R. Semiawan, Kreativitas Keberbakatan: Mengapa, Apa, dan 

Bagaimana (Jakarta: PT. Indeks, 2009)., p.75. 
3 Goleman, D. Emotional Intelligence (New York, USA: Bantam Books. 

1995), p. 289. 
4 Robert K. Cooper, Executive EQ, Emotional Intelligence in Leadership & 

Organizations (New York: Advanced Intelligence Technologies, LLC, 1997), p. 
xiii. 
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impulsif  karena yang bekerja disini adalah kalbu.5 Kalau IQ 
merupakan alat untuk meramalkan kemampuan belajar orang dalam 
bidang skolastik, maka EQ adalah kemampuan “membaca” pikiran 
sendiri dan pikiran orang lain, karenanya dapat mengendalikan 
dirinya6 dimana emosi memiliki beberapa komponen yaitu, gerak 
untuk bertindak, menghayati perasaan yang bersifat subjekif dan 
kesadaran tentang emosi itu atau dengan kata lain, memiliki unsur 
subjektif, perilaku (behavioral) dan fisiologis7. Robert menjelaskan 
bahwa emosi menawarkan kepada logika yang intuitif, yang masih 
murni (pre-reflective), dan yang dapat dibawa ke luar dari 
perenungan dan dieksplisitkan, daya pendorong untuk menuju hidup 
yang lebih baik8.  

Otak emosi dan otak logika sering menjalankan fungsinya 
yang berbeda dalam menentukan prilaku kita, namun keduanya 
saling bergantung. Bagian otak pengatur emosi bereaksi lebih cepat 
dan lebih kuat, sementara itu korteks, khususnya lobus prefrontal, 
dapat bertindak sebagai sakelar peredam, yang memberi arti 
terhadap situasi emosi sebelum kita berbuat sesuatu atasnya.9 
Goleman dalam Simmons menyebutkan bahwa kecerdasan 
emosional merupakan fungsi dari otak,10 Fakta bahwa otak-berpikir 
tumbuh dari wilayah otak emosional mengungkapkan banyak hal 
tentang hubungan antara pikiran dengan perasaan,11  

 
5 Semiawan (2009), op.cit., p. 72. 
6 Goleman(2003), op.cit, p. 153. 
7 Goleman(2003), op.cit., p. 56. 
8 Robert K. Cooper, op.cit., p. 5 
9 Shapiro, Lewrence E. Mengajarkan Emotional Intelligence pada Anak,  Alih 

Bahasa Alex Tri Kantjono (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1997), p.15. 
10 Steve Simmons and John C. Simmons Jr. Measuring Emotional Intelligence, 

The Groundbreaking Guide to Applying The Principles of Emotional 
Intelligence(Texas,USA: The Summit publishing Group, 1997), p. 2. 

11 Goleman (1995), op.cit., p.13. 
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Para ilmuwan sering membicarakan bagian otak yang 
digunakan untuk berpikir yaitu: korteks (kadang-kadang disebut 
neokorteks) sebagai bagian yang berbeda dari bagian otak 
mengurusi emosi yaitu sistem limbic, tetapi sesungguhnya 
hubungan anatra kedua bagian inilah yang menentukan kecerdasan 
emosional seseorang12 Korteks adalah bagian berpikir otak, dan 
berfungsi untuk mengendalikan emosi melalui pemecahan masalah, 
bahasa, daya cipta, dan proses kognitif lainnya. Sistem limbic 
merupakan bagian emosional otak, sistem ini meliputi thalamus 
yang mengirimkan pesan-pesan ke korteks; hippocampus yang 
berperan dalam ingatan dan penafsiran persepsi; dan amigdala pusat 
pengendali emosi13. 

Selain dipandang sebagai bagian berpikir otak, korteks 
berperan penting dalam memahami kecerdasan emosional, korteks 
memungkinkan kita mempunyai perasaan tentang perasaan itu 
sendiri, korteks memungkinkan kia memahami sesuatu secara 
mendalam, menganalis mengapa kita mengalami perasaan tertentu, 
dan selanjutnya berbuat sesuatu untuk mengatasinya.14 Otak 
menyediakan peranti emosi bagi manusia untuk melakukan tindakan 
yang mengarah pada pemerolehan makna hidup yaitu 1) kesadaran 
diri (self-awareness), 2) manajemen suasana hati, 3) motivasi diri, 
4) empati, 5) manajemen relasi sosial15 

Sumarno Markam dalam Djaali berkesimpulan bahwa 
kepribadiaan dapat dilihat dari perilaku seseorang yang dibentuk 
melalui amigdala, yaitu bagian dalam system limbic pada otak 
manusia yang berfungsi sebagai pusat perasaan16 secara psikologis, 

 
12 Shapiro, op.cit., p.12. 

      13 Shapiro, op.cit., p.17. 
14 Shapiro, op.cit., p.13. 
15Taufik Pasiak, Unlimited Potency of The Brain (Bandung: Mizan Pustaka, 

2009), p.60. 
16 Djaali (2009), op.cit., p. 3. 
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ketika pusat-pusat emosional otak kita terluka, kecerdasan 
keseluruhan kita mengalami korsleting17. 

Jelasnya bahwa emosi dan kognisi senantiasa berhubungan 
terus menerus untuk menghasilkan kesadaran internal otak (artinya 
otak sebenarnya memiliki kesadaran sendiri tanpa menunggu 
datangnya stimulasi dari luar). Mekanisme ini menjelaskan 
bagaimana sebuah tindakan emosional akan melibatkan juga bagian 
rasional otak. Tidak ada sebuah tindakan emosional yang bebas 
murni dari pengaruh rasional,18 karena emosi merupakan barometer  

Menurut Djaali ada dua yang menyebabkan timbulnya 
emosi yaitu: 1) rangsangan dan 2) perubahan fisik dan fisiologis. 
Selanjutnya dijelaskan bahwa rangsangan dapat muncul dari 
dorongan, keinginan, atau minat yang terhalang, baik disebabkan 
oleh tidak atau kurangnya kemampuan individu untuk 
memenuhinya dan menyenangkannya. Jenis perubahan secara fisik 
dapat dengan mudah kita amati pada diri seseorang selama tingkah 
lakunya dipengaruhi emosi. Adapun secara fisiologis perubahan 
terjadi tidak tampak dari luar dan dapat diketahui melalui tes 
diagnosis dari para ahli jiwa.19 

Pada tahun 1975 sebuah organisasi “Simmons Management 

System” telah mengadakan studi pengukuran dengan validitas dan 
realibilitas yang tinggi terhadap 13 factor-faktor yang dinamai 
karakter (character) dan dianggap berperan atau berhubungan 
dengan kesuksesan seseorang. Adapun ke tigabelas factor-faktor 
yang dimaksud adalah kekuatan emosional (emotional energy), 
stress (stress), optimis (optimism), penghargaan diri (self-esteem), 
komitmen terhadap kerja (Commitment to work), memperhatian 
secara detail (Attention to detail), hasrat untuk berubah (desire for 

 
17 Shapiro, op.cit., p. 27. 
18 Taufik, op.cit., p.156. 
19 Djaali (2009), op.cit., p. 38. 
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change), keteguhan (courage), pengarahan diri (self-direction), 
ketegasan (assertiveness), toleransi (tolerance),   pertimbangan 
terhadap orang lain (consideration for other), dan bersifat sosial 
(sociability)20,  

Faktor-faktor tersebut di atas sangat similar dengan yang 
perkenalkan oleh Peter Solovey dan John Meyer yang disebut 
dengan kecerdasan emotional (emotional intelligence). Dimana 
pada tahun 1990 Mayer Salovey mendefinisikan kecerdasan 
emosional sebagai suatu bentuk kecerdasan sosial yang melibatkan 
kemampuan untuk memonitor perasaan sendiri dan orang lain, dan 
menggunakan informasi ini untuk membimbing pemikiran 
seseorang dan tindakan.21 Analisis ini merupakan upaya awal untuk 
mendefinisikan dan mengkarakterisasi kecerdasan emosional yang 
memberi keyakinan bahwa kecerdasan emosional agak berbeda dari 
pandangan tradisional tentang kecerdasan, menunjukkan jenis bakat 
yang berbeda yang dilandaskan sepenuhnya pada aspek perilaku 
yang non-kognitif bukan dari faktor-faktor kognitif. 

Selanjutnya Mayer dan Salovey (1997, lihat juga Salovey & 
Mayer, 1990) mengusulkan model kecerdasan emosional dalam 
mengatasi perkembangan kebutuhan psikologi bagi kerangka kerja 
untuk melakukan studi tentang perbedaan kemampuan individu 
yang berkaitan dengan emosi. Model teori ini memotivasi 
terciptanya tes kecerdasan emosional berbasis kemampuan yang 
meskipun temuan awal bahwa kecerdasan emosional telah terbukti 
berpengaruh penting pada keberhasilan hidup seperti kepuasaan 
hubungan pribadi dan sukses di tempat kerja. Mungkin yang paling 
penting, tes kecerdasan emosional berbasis kemampuan dapat 

 
20 Simmons, op.cit,. p. 2. 
21 Chris Wakeman, Emotional intelligence: Testing, measurement and 

analysis, Research in Education (Manchester University Press, 2010), p. 71-72. 
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dipercaya mengukur keterampilan yang relatif berbeda dari 
penilaian umum aspek kepribadian.22  

Pentingnya kecerdasan emosional bagi kesuksesan pribadi 
dan pekerjaan didukung oleh Stephen Covey (1998) yang terkenal 
dengan bukunya yang berjudul “The 7 Habits of highly Effective 

People: Powerful Lesson in Personal Change” mempercayai bahwa 
daerah kompetensi kecerdasan emosional dan keterampilan 
merupakan kunci efektivitas pribadi dalam segala aspek kehidupan 
dan pekerjaan. Kecerdasan emosional adalah variabel sangat 
penting yang berpengaruh pada prestasi seseorang (personal 

achievement), kesuksesan karir (Career success), kepemimpinan 
(leadership) dan kenyamanan hidup (life satisfaction).23 

Ketika seseorang belajar dengan baik menggunakan dan 
mengembangkan kecerdasan emosi, berarti telah mendapatkan 
pengaturan yang paling penting dari keterampilan dan kompetensi 
untuk keberhasilan dan kesehatan sepanjang hidup24 karena  
kecerdasan emotional terdiri dari keterampilan-keterampilan 
khusus, prilaku dan sikap yang dapat dipelajari, diaplikasikan, dan 
dibentuk untuk meningkatkan kenyamanan pribadi, prestasi dan 
efektivitas karir. kecerdasan emosional menuntut diri untuk belajar 
mengakui dan menghargai perasaan diri sendiri dan orang lain dan 
untuk menanggapinya dengan tepat, menerapkan dengan efektif 
energi emosi dalam kehidupan dan pekerjaan sehari-hari. Sehingga 
terdapat 3 (tiga) unsur penting kecerdasan emosional yakni 
kecakapan pribadi (mengelola diri sendiri); kecakapan sosial 

 
22Salovey, Peter & Daisy Grewal. The Science of Emotional 

Intelligence, Journal Psychological Science, Vol.14 Number 6 (American 
Psychological Society, 2005), pp..281-285. 

23 Darwin B Nelson & Gary R Low, Emotional Intelligence, Achieving 
Academic and Career Excellence. New Jersey: Prentice Hall, 2003,.p.xiii 

24ibid., p.32. 
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(menangani suatu hubungan) dan keterampilan sosial (kepandaian 
menggugah tanggapan yang dikehendaki pada orang lain).  

Hendrie Weisenger (1985, 1998) mendokumentasikan dan 
mengillustrasikan efek emosi personal dan pengaturan pekerjaan 
(work setting). Beliau mendefinisikan kecerdasan emotional sebagai 
kecerdasan dalam menggunakan emosi, menunjukkan bagaimana 
kecerdasan emotional dapat dikembangkan dan dipelihara melalui 
pembelajaran dan latihan keterampilan-keterampilan khusus dari 
kesadaran diri (self awareness), pengelolaan emosi (emotional 

management), dan motivasi diri (self-motivation).25 Dengan 
demikian untuk sepenuhnya mengembangkan keterampilan 
kecerdasan emosional, seharusnya belajar bagaimana terampil 
menangani pikiran, emosi dan komponen tindakan (perilaku) dari 
kebijaksanaan atau perilaku kecerdasan emosional. Dengan 
kecerdasan emosional seseorang mempunyai kemampuan untuk 
mengambil keputusan pribadi, sadar akan tujuan hidupnya, dapat 
mengatur perasaan dan emosi sehingga kelihatan sangat tenang, 
mudah berkonsentrasi dengan baik, mempunyai kesadaran diri dan 
dapat mengekspresikan perasaan-perasaan mereka yang berbeda 
dengan tenang. 

Pat Townsend dan Joan Gebhardt (1997) dalam kajiannya 
“In Five Star Leadership” mempresentasikan sebuah analisis 
keterampilan kecerdasan emotional untuk kepemimpinan yang 
effektif yaitu knowing self, influencing other, dan accomplishing 

task26. Kecerdasan emosionallah yang memotivasi kita untuk 
mencari manfaat dan potensi unik kita, dan mengaktifkan aspirasi 
dan nilai nilai kita yang paling dalam, mengubahnya dari apa yang 
kita pikirkan menjadi apa yang kita jalani karena kemampuan untuk 

 
25 ibid, p.40. 
26 ibid., p.31. 
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membedakan pikiran dan perasaan adalah pondasi dari perilaku 
kecerdasan emosional.27 Kecerdasan emosional menuntut kita untuk 
belajar mengakui dan menghargai perasaan pada diri kita dan orang 
lain dan untuk menanggapinya dengan tepat, menerapkan dengan 
efektif informasi dan energy emosi dalam kehidupan sehari-hari.  

Ketika seseorang belajar tentang kepribadian yang 
berhubungan dengan konsep kecerdasan emosional, lalu memahami 
sistem emosional, mengidentifikasi dengan jelas keterampilan dan 
kompetensi emosional, berarti telah membuat suatu penemuan 
penting.28 Steve Simmons menjelaskan bahwa kecerdasan 
emotional adalah kebutuhan emosional (the emotional needs), 
penggerak, dan nilai yang benar dari seseorang dan menjadi 
petunjuk jelas bagi perilaku,29 sebagai kebutuhan-kebutuhan emosi, 
pendorong/penggerak (drives), dan nilai-nilai dari seseorang dan 
petunjuk semua perilaku yang jelas (guides all overt behavior).30 
Kecerdasan emosional lebih meramalkan kemampuan 
mengendalikan diri, dapat menempatkan diri dalam situasi orang 
lain serta mampu membaca pikiran orang lain.31  

Goleman menyebut keterampilan emosional sebagai meta-

abilility, menentukan seberapa baik kita mampu menggunakan 
keterampilan-keterampilan lain mana pun yang kita miliki, termasuk 
intelektual yang belum terasah32 termasuk kecakapan utama, 
kemampuan yang secara mendalam mempengaruhi semua 
kemampuan lainnya, baik memperlancar maupun menghambat 
kemampuan-kemampuan itu,33 Cooper dalam bukunya Executive 

 
27 Ibid., p.2. 
28 Nelson, op.cit., p. 32. 
29 Simmons, op.cit., p. 11. 
30 Simmons, op.cit, p.11. 
31 Semiawan (2007), op.cit.,  p. 56. 
32 Goleman (1995), op.cit., p.34. 
33 Goleman (1995), op.cit., p. 80. 
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EQ menyebutkan kecerdasan emosional adalah kemampuan 
merasakan, memahami, dan secara efektif menerapkan daya dan 
kepekaan emosi sebagai sumber energi, informasi, koneksi, dan 
pengaruh yang manusiawi.34  

Psikolog Peter Salovey dan John Meyer (1990) kembali 
mengemukakan beberapa pendapatnya bahwa; (1) kecerdasan 
emosional sebagai himpunan bagian dari kecerdasan sosial dengan 
melibatkan kemampuan memantau perasaan dan emosi baik pada 
diri sendiri maupun pada orang lain, memilah-milah semuanya dan 
menggunakan informasi ini untuk membimbing pikiran dan 
tindakan,35 (2) kecerdasan emosional bukan lawan dari keterampilan 
kognitif, tetapi keduanya berinteraksi secara dinamis, baik pada 
tingkatan konseptual maupun dunia nyata, seseorang dapat 
menguasa ketrampilan kognitif sekaligus keterampilan sosial dan 
emosional,36 (3) kecerdasan emosional sebagai kemampuan 
memantau dan mengendalikan perasaan sendiri dan orang lain, serta 
menggunakan perasaan-perasaan itu untuk memadukan pikiran dan 
tindakan.37  

Koczwara mengemukakan bahwa konsep utama kecerdasan 
emosional yaitu; 1)Kecerdasan emosional berkaitan dengan emosi 
sendiri dan orang-orang lain, 2) Konsep kesadaran diri (memahami 
dan mengelola diri dan emosi Anda) merupakan bagian integral dari 
Kecerdasan emosional, 3) Bagian dari Kecerdasan emosional adalah 
tentang kesadaran interpersonal (memahami orang lain), terkait 
dengan empati, 4) setiap Individu berbeda dalam tingkat kecerdasan 

 
34 Robert K. Cooper,.op.cit., p.xiii 
35 Shapiro, op.cit., p. 17. 
36 Shapiro, op.cit , p. 9. 
37Golemen (2003), op.cit., p. 512. 
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emosional, 5) Kecerdasan emosional dapat dikonseptualisasikan 
sebagai kemampuan atau sebagai sifat kepribadian.38 

Pada saat ini muncul beberapa perbedaan pendapat antara 
kecerdasan emosional (emotional intelligence) dan kompetensi 
emosional (emotional competence), meskipun para ahli cenderung 
setuju bahwa dua konsep yang terkait erat, namun secara 
fundamental berbeda dalam karakter. Salovey dan Caruso (dikutip 
oleh Cherniss, 2000) berpendapat bahwa kecerdasan emosional 
mungkin bukan 'prediksi yang baik bagi kinerja (performance),  
tetapi kecerdasan emotional hanya menyediakan 'landasan' untuk 
mengembangkan kompetensi emosional yang merupakan 
keterampilan pribadi dan sosial yang dikembangkan dan mengarah 
pada kinerja yang unggul di lingkungan kerja.39 

Goleman (1998) dan Dr. Richard Boyatzis mengembangkan 
“Emotional Competency Inventory (ECI) yang mengkategorikan 2 
faktor yaitu kompetensi pribadi (personal competence) dan 
kompetensi sosial (social competence)  yang didasarkan pada 4 
kluster kompetensi, yaitu kompetensi personal terdiri dari kesadaran 
diri (self-awareness), manajemen diri (self management), dan 
kompetensi sosial (social competence) yang terdiri dari kesadaran 
sosial (social awareness) dan manajeman hubungan (relationship 

management).40 
Walaupun telah didefinisikan dalam banyak cara, fokus 

pada model empat cabang oleh Mayer dan Salovey (1997) menjadi 
ciri kecerdasan emosional sebagai satu set dari empat kemampuan 
yang terkait:  mengamati, menggunakan, memahami, dan mengelola 
emosi. Teori ini memberikan kerangka yang berguna untuk 

 
38 Koczwara, Anna, Bullock & Tamsin. What is emotional intelligence 

at work? By General Practice Update, 17539773, May2009, Vol. 2, Issue 5 
39 Chris Wakeman, op.cit,.p. 71-72. 
40a) Chris Wakeman, op.cit., p. 7, b) Nelson, op.cit., p.30. 
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mempelajari perbedaan kemampuan individu yang berkaitan dengan 
proses informasi emosional. Kecerdasan emosional memprediksi 
keberhasilan dalam domain yang penting antara hubungan pribadi 
dan pekerjaan.  

Dengan demikian, ada 4 (empat) pilar utama kecerdasan 
emosional dimana setiap pilar mewakili kemampuan individu 
tertentu dan bila kemampuan itu digabungkan akan dapat 
meningkatkan kecerdasan emosional yang harus dilihat secara 
berurutan sesuai sesuai dengan jenjangnya. Pilar pertama; 
kemampuan dalam persepsi penilaian dan pengekspresian emosi. 
Pilar kedua; kemampuan mengakses atau menggerakkan perasaan 
sesuai kebutuhan untuk dapat memfasilitasi pemahaman terhadap 
diri sendiri dan orang lain. Pilar ketiga: kemampuan untuk 
memahami berbagai emosi dan pengetahuan yang terkait. Pilar 

keempat; kemampuan mengatur berbagai emosi untuk keperluan 
pengembangan emosi dan intelektual yang lebih baik.41  

Adapun definisi kecerdasan emosional yang dikemukan 
oleh Salovey dengan menempatkan kecerdasan pribadi Gardner 
yang kemudian diperluas menjadi lima wilayah utama: (1) 
mengenali emosi diri (knowing one’s emotions), (2) mengelola 
emosi (managing emotions), (3) memotivasi diri sendiri (motivating 

one’s self), (3) mengenali emosi orang lain (recognizing emotions 

in other), dan (4) membina hubungan (handling relationships).42 

Mengenali emosi diri (knowing one’s emotions) adalah 
merupakan dasar kecerdasan emosional berupa kesadaran diri atau 
mengenali perasaan sewaktu perasaan itu terjadi. Ketidakmampuan 
untuk mencermati perasaan yang sesungguhnya membuat diri 
berada dalam kekuasaan perasaan. Sehingga tidak peka akan 

 
41 Taufik Bahauddin, Brainware Management: Generasi ke 5 

Management Manusia (Jakarta: PT. Elex Media Komputindo, 2003), p. 182. 
42 Goleman (1995), op.cit., p. 43. 
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perasaan yang sesungguhnya yang berakibat buruk bagi 
pengambilan keputusan masalah. Kesadaran individu tentang 
emosinya sendiri mencakup pengenalan atas penyebab emosi dan 
bagaimana ekspresi dari emosi itu sendiri sehingga dapat 
mengantisipasi akibat dari emosi yang timbul. Beberapa emosi yang 
mendasar pada manusia yaitu gembira, marah, sedih, takut, kecewa, 
jijik dan heran. 

Mengelola emosi (managing emotions) berarti menangani 
perasaan agar perasaan dapat terungkap dengan tepat, hal ini 
merupakan kecakapan yang sangat bergantung pada kesadaran diri. 
Emosi dikatakan berhasil dikelola apabila : mampu menghibur diri 
ketika ditimpa kesedihan, dapat melepas kecemasan, kemurungan 
atau ketersinggungan dan bangkit kembali dengan cepat dari semua 
itu. Sebaliknya orang yang buruk kemampuannya dalam mengelola 
emosi akan terus menerus bertarung melawan perasaan murung atau 
melarikan diri pada hal-hal negatif yang merugikan dirinya sendiri. 
Selanjutnya juga mampu menahan dorongan impuls-implus 
sehingga tidak menuntut pemenuhan keinginan yang segera. 
Keterampilan untuk dapat menurunkan kemarahan secara 
proporsional dan dapat menjelaskan penyebab kemarahan sehingga 
orang lain memahami situasinya adalah bagian dari pengelolaan 
emosi. Mengelola emosi berarti mampu mengendalikan emosi yang 
timbul sehingga dalam mengekpresikan emosinya ada keselarasan 
dengan situasi dan kondisi yang ada.  

Memotivasi diri sendiri (motivating one’s self) adalah 

kemampuan seseorang memotivasi diri yang dapat ditelusuri melalui 
hal-hal sebagai berikut : a) cara mengendalikan dorongan hati; b) 
derajat kecemasan yang berpengaruh terhadap unjuk kerja 
seseorang; c) kekuatan berfikir positif; d) optimisme; dan e) keadaan 
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flow (mengikuti aliran)43, yaitu keadaan ketika perhatian seseorang 
sepenuhnya tercurah ke dalam apa yang sedang terjadi, 
pekerjaannya hanya terfokus pada satu objek.  Kemampuan 
memotivasi diri yang dimilikinya maka seseorang akan cenderung 
memiliki pandangan yang positif dalam menilai segala sesuatu yang 
terjadi dalam dirinya termasuk mempunyai kemampuan unntuk 
bertahan dalam emncapai tujuannya, mempunyai kepercayaan yang 
tinggi, selalu berpikir optimis, fleksibel dalam menghadapi berbagai 
situasi. 

Mengenali emosi orang lain (recognizing emotions in 

other); Empati atau mengenal emosi orang lain dibangun 
berdasarkan pada kesadaran diri. Jika seseorang terbuka pada emosi 
sendiri, maka dapat dipastikan bahwa ia akan terampil membaca 
perasaan orang lain. Sebaliknya orang yang tidak mampu 
menyesuaikan diri dengan emosinya sendiri dapat dipastikan tidak 
akan mampu menghormati perasaan orang lain. Mengenali emosi 
orang lain berarti mampu menangkap isyarat non verbal orang lain 
yang mengandung muatan emosi tersendiri dan mengerti mengapa 
orang lain menunjukkan emosi tertentu. 

Ranah ke lima adalah membina hubungan (handling 

relationships) yang merupakan keterampilan sosial yang 
mendukung keberhasilan dalam pergaulan dengan orang lain. Tanpa 
memiliki keterampilan seseorang akan mengalami kesulitan dalam 
pergaulan sosial.  Sesungguhnya karena tidak dimilikinya 
keterampilan-keterampilan semacam inilah yang  menyebabkan 
seseorang seringkali dianggap angkuh, mengganggu atau tidak 
berperasaan. Kemampuan sosial memungkinkan seseorang 
membentuk hubungan, untuk menggerakkan dan mengilhami 
orang-orang lain, membina kedekatan hubungan, meyakinkan dan 

 
43 Goleman (1995),op.cit. p. 123. 
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mempengaruhi, membuat orang lain menjadi nyaman.44 Kita 
mengirimkan isyarat-isyarat emosional dalam setiap perjumpaan, 
dan isyarat-isyarat itu mempengaruhi orang-orang yang sedang 
bersama kita.45 dengan demikian individu yang mempunyai 
keterampilan social berarti dapat pula mempengaruhi orang lain, 
mencegah dan menyelesaikan konflik, dapat bergaul dengan siapa 
saja. Kemampuan mendeteksi perasaan orang lain sehingga mampu 
bekerjasama dan mematuhi norma-norma social. 

Terkait dengan teori Gardner (Howard Gardner’s “Frames 

of Mind, 1983) selanjutnya Goleman (1998) mengemukakan bahwa 
kecerdasan emosional terdiri atas dua ranah yaitu: Kemampuan 
pribadi (personal competence) yang dikenal sebagai kecerdasan 
intrapersonal (Gardner’s intrapersonal intelligence) dan 
kemampuan social (social competence) yang dikenal sebagai 
kecerdasan interpersonal (Gardner’s interpersonal intelligence).46 
Wilayah kecerdasan emosional adalah hubungan pribadi dan antar 
pribadi. EQ bertanggung jawab atas harga diri. Kesadaran diri. 
kepekaan sosial, dan kemampuan adaptasi sosial.47  

Kecerdasan intrapersonal (intrapersonal intelligence) 
adalah salah satu kemampuan yang berkaitan dengan pengetahuan 
akan diri sendiri dan kemampuan untuk bertindak secara adaptif 
berdasar pengenalan diri itu48 seperti kemampuan untuk mengambil 
keputusan pribadi, sadar akan tujuan hidupnya, dapat mengatur 
perasaan dan emosinya sehingga kelihatan sangat tenang, mudah 
berkonsentrasi dengan baik, mempunyai kesadaran diri dan dapat 

 
44 Goleman (1995), op.cit., p.115. 
45 Goleman (1995), op.cit,. p.118. 
46 Dattner, op.cit., p. 6. 
47 Shapiro, op.cit., p. 26. 
48 Suparno, op.cit., p. 41. 
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mengekspresikan perasaan-perasaan mereka yang berbeda dengan 
tenang.  

Howard Gardner dalam Goleman menjelaskan bahwa 
kecerdasan intrapersonal adalah kemampuan yang korelatif, tetapi 
terarah ke dalam diri. Kemampuan tersebut adalah kemampuan 
membentuk suatu model diri sendiri yang teliti dan mengacu pada 
diri serta kemampuan untuk menggunakan model tadi sebagai alat 
untuk menempuh kehidupan secara efektif.49 Kecerdasan 
intrapersonal adalah kemampuan yang berkaitan dengan 
pengetahuan akan diri sendiri dan kemampuan untuk bertindak 
secara adaptif berdasar pengenalan diri itu.50toleransi terhadap stress 
adalah bagian kekuatan kepribadian dimana individu dapat bertahan 
dalam situasi sulit dan penuh tekanan dan memilih tindakan yang 
tepat, rileks dan tenang. 

Kemampuan yang korelatif terarah pada diri sendiri 
menimbulkan kemampuan untuk melihat hal-hal positif yang terjadi 
pada dirinya, menerima keadaan diri sendiri, menikmati apa yang 
dimiliki baik sendiri maupun bersama dengan orang lain. Hal-hal 
yang positif menjadi poin penting dalam menyelesaikan 
permasalahan dan pengambilan keputusan sehingga mampu pula 
bersikap asertif yaitu kemampuan mempertahankan hak pribadi dan 
berani mengemukakan ketidaksetujuan tanpa menyinggung 
perasaan orang lain. 

Kecerdasan interpersonal (interpersonal intelligence) 
adalah kemampuan untuk mengerti dan menjadi peka terhadap 
perasaan, intense, motivasi, watak temperamen orang lain.51 
Gardner dalam bukunya Multiple Intelligences mengemukakan 
bahwa kecerdasan interpersonal dibangun antara lain atas 

 
49 Goleman (1995), op.cit., p. 39. 
50 Suparno, op.cit., p. 41. 
51 Suparno, op.cit., p. 39. 
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kemampuan inti untuk mengenali perbedaan; secara khusus, 
perbedaan besar dalam suasana hati, temperamen, motivasi, dan 
kehendak.52 Kecerdasan ini memungkinkan seseorang terampil 
membaca kehendak dan keinginan orang lain, bahkan ketika 
keinginan itu disembunyikan. Kecerdasan interpersonal adalah 
kemampuan untuk mengerti dan menjadi peka terhadap perasaan, 
intense, motivasi, watak temperamen orang lain,53 

 Hatch dan Gardner menidentifikasi kemampuan-
kemampuan antar pribadi: 1) mengorganisir kelompok, 2) 
merundingkan pemecahan, 3) hubungan pribadi, 4) analisis sosial, 
mempunyai pemahaman tentang perasaan, motif dan keprihatinan 
orang lain.54  

Goleman menjelaskan lebih rinci bahwa kecerdasan 
emosional mengandung dua sisi yaitu; (1) kecakapan diri pribadi 
(individu) yang dapat dikategorikan berupa kesadaran diri (self-

awareness), pengaturan diri (self-regulation) dan motivasi (self-
motivation), sedangkan sisi lain adalah kecakapan sosial yang 
berupa empati (emphaty) dan keterampilan sosial (social skills).55 
Kecerdasan emosional mendorong seseorang untuk bertindak dan 
berinisiatif dalam membangun dan memimpin pribadi untuk berbuat 
dan berhubungan dengan orang lain, sehingga individu cenderung 
untuk memiliki keterampilan untuk menunjukkan (menganalisa dan 
mengenali), menjelaskan, memohon (rasa bangga dan keterbukaan), 
menyelidiki (mencari, mempertahankan, membangun kerjasama) 
dan memotivasi.56 Kekurangan-kekurangan dalam keterampilan 

 
52 Gardner, Howard, Multiple Intelligences, Kecerdasan Majemuk Teori 

dan Praktek (Batam: Interaksara, 2003), p. 45. 
53 Suparno, op.cit., p. 39. 
54 Goleman (1995), op.cit., p.118. 
55 Goleman (1995), op.cit. p. 51. 
56 Patricia Patton, Emotional Quetion, pelayanan Sepenuh Hati (Jakarta: 

Pustaka Delapratasa, 2000), p. 1. 
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emosional dapat diperbaiki sampai ke tingkat yang setinggi-
tingginya di mana masing-masing wilayah menampilkan bentuk 
kebiasaan dan respon yang dengan upaya yang tepat dapat 
dikembangkan. 

B. Konstruk Kecerdasan Emosional Siswa 
Uraian-uraian pada konsep dasar kecerdasan emosional di 

atas menjelaskan bahwa kecerdasan emosional cenderung 
merupakan keterampilan atau kemampuan yang dapat  
dikembangkan dalam 2 lingkup utama yaitu; (1) kecerdasan 
emosional  bersifat intrapersonal yang terdiri dari: kesadaran diri 
(self-awareness), pengaturan diri (self-regulation), motivasi diri 
(self-motivation), (2) kecerdasan emosional bersifat interpersonal 
yang terdiri dari; empati (emphaty), dan kerjasama (work together). 
Lebih lanjut akan dijelaskan masing-masing dari dimensi tersebut di 
atas sebagai berikut: 

1.  Kesadaran Diri (Self-awareness) 

Kesadaran diri (self-awareness) adalah kemampuan dan 
keterampilan siswa mengenali emosi dan menyadari penyebab dari 
pemicu emosi tersebut yang juga berarti bahwa mempunyai 
kesadaran emosi, mempunyai kemampuan mengevaluasi dirinya 
sendiri dan mendapatkan informasi untuk melakukan suatu tindakan 
atau mengenali perbedaan perasaan dan tindakan, menghimpun kosa 
kata untuk perasaan, mengetahui hubungan antara pikiran, perasaan 
dan reaksi. Dimana kesadaran emosi merupakan sumber energi yang 
menjadikan kita nyata dan memotivasi kita untuk mengenali dan 
mengejar potensi serta tujuan hidup yang unik57. Kesadaran diri juga 
dapat berupa kemampuan mengenali kekuatan serta kelemahan kita, 

 
57 Robert K. Cooper, op.cit., p. 1. 
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dan melihat diri kita sendiri dalam sisi yang positif tapi realistis yang 
dapat menghindar dari bahaya-bahaya tak terduga dari tingginya 
harga diri.58 Menurut John Mayer kesadaran diri berarti waspada 
baik terhadap suasana hati maupun pikiran tentang suasana hati.59 

Ahli-ahli psikologi menggunakan istilah metakognisi untuk 
menyebut kesadaran diri tentang proses berpikir dan metamood 
untuk menyebut kesadaran seseorang akan emosinya sendiri60  yang 
mengacu pada perhatian seseorang yang bersifat introspektif dan 
bercermin pada diri akan pengalamannya. Kesadaran diri bukanlah 
perhatian yang larut ke dalam emosi, bereaksi secara berlebihan dan 
melebih-lebihkan apa yang diserap. Kesadaran diri membutuhkan 
neokorteks yang aktif, terutama di wilayah bahasa, yang terpasang 
untuk mengidentifikasi dan menamai emosi-emosi yang sedang 
timbul.  

Coper menyebutkan kesadaran emosi (emotional literacy) 
berasal bukan dari perenungan intelektual yang jarang digunakan 
melainkan dari hati manusia, yang merupakan sumber energi yang 
menjadikan kita nyata dan memotivasi kita untuk mengenali dan 
mengejar potensi serta tujuan hidup kita yang unik.61 Kesadaran diri 
dalam artian perhatian terus menerus terhadap keadaan bathin 
seseorang. Kesadaran diri membutuhkan neokorteks yang aktif 
untuk mengidentifikasi dan menamai emosi-emosi yang sedang 
timbul.62 Kesadaran diri akan emosi merupakan kecakapan 
emosional paling dasar yang melandasi terbentuknya kecakapan-
kecakapan lain, misalnya kendali diri akan emosi,63 waspada baik 

 
58 Goleman (1995), op.cit., p. 268. 
59 Goleman (2003), op.cit., p. 47. 
60 Goleman (1995), op.cit, p. 46. 
61 Cooper, op.cit,. p.1. 
62 Goleman (1995) op.cit., p. 46. 
63 Goleman (1995), op.cit, p. 47. 
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terhadap suasana hati maupun pikiran kita tentang suasana hati. 
Ketajaman pola pikir menjadi penolong untuk mengatur emosi.64  

2. Pengaturan Diri (self-regulation) 

Pengaturan diri (self-regulation) adalah kemampuan dan 
keterampilan mengenali diri dengan baik, lebih terkontrol dalam 
membuat tindakan, dan lebih berhati-hati. Siswa juga akan berusaha 
untuk tidak impulsif.  Akan tetapi, perlu diingat bahwa hal ini bukan 
berarti siswa tersebut menyembunyikan emosinya melainkan 
memilih untuk tidak diatur oleh emosinya. Konsep Bandura 
menempatkan manusia sebagai pribadi yang dapat mengatur diri 
sendiri (self-regulation), mempengaruhi tingkah laku dengan cara 
mengatur lingkungan, menciptakan dukungan kognitif, mengadakan 
konsekuensi bagi tingkah lakunya sendiri. Sebagai seorang siswa, 
self-regulation tentunya sangat berkaitan dengan self regulation 

learning. Dari beragam pendapat, terdapat dua ciri khusus yang 
dapat dijadikan tilikan dalam menemu kenali self regulated 

learning. Kedua hal tersebut adalah; pertama siswa diasumsikan 
memiliki kesadaran diri atas potensi yang dimiliki dan dapat 
menggunakan secara baik dalam proses pengaturan diri untuk 
mencapai hasil belajar yang optimal. Kedua, siswa memiliki 
orientasi diri terhadap siklus umpan balik selama proses belajar 
berlangsung. Dalam siklus umpan balik tersebut siswa memonitor 
derajat efektivitas metode belajar atau strategi belajar dan respon-
respon yang dilakukan untuk mencapai hasil belajar melalui 
berbagai cara yang senantiasa diperbaiki.  Mengembangkan self 
regulated learning adalah salah satu strategi yang penting agar anak 
berbakat dapat menentukan sendiri pilihan-pilihan kegiatan 
belajarnya, target dan cara mencapai target yang telah ditetapkan. 

 
64 Goleman (1995), op.cit., p. 48. 
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Menata emosi sebagai alat untuk mencapai tujuan adalah hal yang 
sangat penting dalam kaitan untuk memberi perhatian, untuk 
memotivasi diri sendiri dan menguasai diri sendiri, dan untuk 
berkreasi. Kendali diri atas emosi yang menahan diri terhadap 
kepuasaan dan mengendalikan dorongan hati adalah landasan 
keberhasilan dalam berbagai bidang.  

3. Motivasi Diri (Self-motivation) 
Motivasi diri (Self-motivation) adalah kemampuan dan 

keterampilan yang dimiliki siswa untuk dapat menggerakkan diri 
dengan memiliki pandangan yang positif dalam menilai segala 
sesuatu yang terjadi dalam dirinya untuk mencapai suatu tujuan. 
Sandford J. Cohn juga percaya bahwa bukan kemampuan intelektual 
yang semata menandai keberbakatan, motivasi untuk 
menggambarkan kemampuan itu juga sangat ikut bicara (Cohn 
dalam Colangelo & David, 1991).65 Dalam motivasi tercakup 
konsep-konsep, seperti kebutuhan untuk berprestasi, kebutuhan 
berafiliasi, kebiasaan, dan keingintahuan seseorang terhadap 
sesuatu.66 Teori motivasi yang sangat fundamental dan monumental 
adalah teori motivasi dari Abraham Maslow sebagai tokoh motivasi 
aliran humanisme, menyatakan bahwa kebutuhan manusia secara 
hierarkis semuanya laten dalam diri manusia. Kebutuhan tersebut 
mencakup kebutuhan fisiologis (sandang pangan), kebutuhan rasa 
aman, kebutuhan kasih sayang, kebutuhan dihargai dan dihormati, 
dan kebutuhan aktualisasi diri.67 Teori ini mempunyai makna serta 
peranan kognisi dalam kaitannya dengan perilaku seseorang, 
menjelaskan adanya peristiwa internal yang terbentuk sebagai 

 
65 Semiawan (1997), op.cit., p. 92. 
66 Thomas L. Good & Jere E. Brophy, Educational Psychology: A Realistic 

Approach, (New York: Longman, 1990), p. 360. 
67 Stephen P. Robbins, Organizational Behavior (New Jersey: Printice Hall 

Cliffs, 1986), pp. 213-214. 
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perantara dari stimulus tugas dfan tingkah laku berikutnya. Dengan 
demikian motivasi diri (self-motivation) adalah dorongan internal 
dan eksternal dalam diri seseorang untuk mengadakan perubahan 
tingkah laku untuk mencapai suatu tujuan. 

Pada umumnya, anak-anak yang menunjukkan afeksi 
positif, minat aktif, dan sikap responsive dalam sebuah situasi tes 
memiliki kemungkinan belajar lebih maju dan lebih cepat dalam 
perkembangan kognitifnya sebagai akibat pengalaman awal 
mereka.Peran motivasi positif  sebagai kumpulan perasaan 
antusiasme,  gairah dan keyakinan diri dalam mencapai prestasi.68 
dari titik pandang kecerdasan emosional, sikap optimis merupakan 
sikap yang menyangga orang agar jangan sampai terjatuh kedalam 
kemasabodohan, keputusasaan, atau depressi bila dihadang 
kesulitan.69  

Sejumlah temuan menunjukkan bahwa indikator-indikator 
awal motivasi penguasaan lingkungan seorang anak bisa merupakan 
alat prediksi untuk kompetensi intelektual selanjutnya daripada 
pengukuran-pengukuran kompetensi yang lebih awal.70 

4. Empati (Emphaty) 
Empati (Empathy) adalah kemampuan untuk mengenali 

perasaan orang lain dan merasakan apa yang orang lain rasakan jika 
dirinya sendiri yang berada pada posisi tersebut. Beberapa indikator 
seseorang yang memiliki kemampuan empati antara lain: lebih 
mampu menerima sudut pandang orang lain, kepekaan terhadap 
perasaan orang lain, lebih baik dalam mendengarkan orang lain, 
memahami perasaan dan masalah orang lain, dan berpikir dengan 

 
68 Goleman, op.cit,.p.79. 
69 Goleman, op.cit, p. 85. 
70 Anastasi, op.cit., p. 302. 
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sudut pandang mereka, menghargai perbedaan perasaan orang 
mengenai berbagai hal.  

Orang yang empatik lebih mampu menangkap sinyal-sinyal 
sosial yang tersembunyi yang mengisyaratkan apa-apa yang 
dibutuhkan atau dikehendaki orang lain,71 mengenal emosi orang 
lain dibangun berdasarkan pada kesadaran diri. Jika seseorang 
terbuka pada emosi sendiri, maka dapat dipastikan bahwa ia akan 
terampil membaca perasaan orang lain. Sebaliknya orang yang tidak 
mampu menyesuaikan diri dengan emosinya sendiri dapat 
dipastikan tidak akan mampu menghormati perasaan orang lain. 
Setiap hubungan yang merupakan akar kepedulian berasal dari 
penyesuaian emosional dari kemampuan berempati. Dalam 
pengetesan pada 1011 anak, mereka yang memperlihatkan bakat 
untuk membaca perasaan secara non verbal tergolong anak-anak 
paling popular di sekolah mereka, anak-anak secara emosional 
paling mantap.72 yang mengisyaratkan bahwa penguasaan 
kemampuan empati ini memperlancar jalannya keefektifan di 
sekolah. Empati adalah kemampuan untuk memahami secara akurat 
dan respon yang terarah untuk mengeksperikan perasaan, pikiran, 
perilaku dan kebeutuhan-kebutuhan lainnya. Empati dibangun 
berdasarkan kesadaran diri, semakin terbuka kita kepada emosi diri 
sendiri, semakin terampil kita membaca perasaan.73 

Teori Tichenner adalah bahwa empati berasal dari semacam 
peniruan secara pisik atas badan orang lain yang kemudian 
menimbulkan perasaan yang serupa dalam diri seseorang. Empati 
membutuhkan cukup banyak ketenangan dan kesediaan untuk 
menerima, sehingga sinyal-sinyal perasaan halus dari orang lain 

 
71 Goleman (2003), op.cit., p. 43. 
72 Goleman(2003), op.cit,.p.107 
73 Goleman(2003), op.cit., p. 96. 
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dapat diterima dan ditirukan oleh otak emosional.74 Empati  
memberi kita informasi yang kaya tentang orang lain dan hubungan 
kita dengan mereka. Mengetahui perasaan orang lain membantu kita 
menghargai individualitas kita.  

Empati juga memotivasi dan mengilhami tindakan, 
menjadikannya sumber daya yang memberdayakan bagi kehidupan 
pribadi dan sosial. Empati tidak hanya membebaskan kita dari 
memberi label benar atau salah pada seeorang, tetapi juga 
memungkinkan kita berbeda pandangan tanpa menimbulkan 
pertentangan. Empati hanya memastikan bahwa anda akan 
menerima isyarat yang dikirim melalui kata-kata, gerak tubuh, 
ekspresi wajah dan bahasa tubuh. Isyarat yang anda pahami 
menambah kebijaksanaan anda.75 

5. Kerjasama (work together) 

Kerjasama (work together) adalah kemampuan dan 
keterampilan yang dimiliki siswa untuk dapat bekerjama sama pada 
suatu kelompok dalam menyelesaikan suatu masalah, kemampuan 
untuk menyeimbangkan kebutuhannya sendiri dengan kebutuhan 
orang lain dalam kegiatan kelompok. Kemampuan ini sangat 
ditunjang oleh kemampuan berkomunikasi (communication ability) 
yang merupakan kemampuan dan keterampilan yang dimiliki siswa 
untuk dapat berkomunikasi dengan orang lain secara efektif. 
Kemampuan untuk memecahkan masalah bersama-sama lebih 
ditekankan dan bukan pada konfrontasi yang tidak penting yang 
sebenarnya dapat dihindari dari suatu hubungan dimana hubungan 
merupakan fokus penting, termasuk belajar menjadi seorang 

 
74 Goleman(2003), op.cit., p.98. 
75Segal, Jeanne. Melejitkan Kepekaan Emosional. Penerjemah, Ary 

Nilandari (Bandung: Mizan  Media Utama, 1997), p. 151. 
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pendengar yang baik dan penanya yang baik, membedakan antara 
apayang dikatakan seseorang dengan reaksi dan penilaian, 
mempelajari seni bekerja sama, memecahkan konflik dan 
merundingkan kompromi. Beberapa ahli psikologi menemukan 
bahwa kerja sama menghasilkan perubahan prestasi untuk menjadi 
lebih tinggi daripada persaingan dan belajar bekerja sama juga 
menghasilkan perbaikan kemampuan untuk melihat dunia dari sudut 
pandang orang lain.76 

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan sebelumnya, 
maka diperoleh hasil sintesa dari berbagai teosi/konsep kecerdasan 
emosional secara konstruk, yang secara operasional dapat dilihat 
pada variabel/dimensi dan indikator kecerdasan emosional siswa 
berbakat intelektual yang disajikan pada tabel 1.1 berikut. 

Tabel. 1. 1 Kisi-Kisi Variabel/Sub Variabel dan Indikator 
Kecerdasan Emosional 

Variabel/Dimensi Indikator 
A. Kecerdasan Emosional yang bersifat Intrapersonal  

1. Kesadaran Diri (self-
awareness 

Mengenali jenis emosi yang dialami. 
Memberi kosa kata untuk perasaan 
Menyadari penyebab emosi 
Kemampuan mengevaluasi emosi diri 
Mengenali perbedaan perasaan dan 
tindakan 

 
1. Pengaturan Diri (self-

regulation) 

 
Terkontrol dalam bertindak 
Berusaha untuk tidak impulsive 
Sadar atas potensi yang dimiliki 
Menentukan pilihan kegiatan belajar 
Focus pada tujuan 

 
76 Sri Esti Wuryani Djiwandono, Psikologi Pendidikan ( Jakarta: 

Grasindo, 2002), p. 369. 
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2. Motivasi Diri (self-
motivation) 

Berpandangan positif dalam menilai 
segala sesuatu yang terjadi. 
Mengadakan perubahan tingkah laku 
untuk mencapai suatu tujuan. 
Menentukan prioritas tujuan yang akan 
dicapai dengan jelas. 
Antusias dalam mencapai prestasi. 

B. Kecerdasan Emosional bersifat Interpersonal 

4.  Empati (emphaty) Mengenali perasaan orang lain 
Kepekaan terhadap perasaan orang lain 
Menghargai perbedaan perasaan orang 
mengenai berbagai hal 
Mampu menerima sudut pandang orang 
lain 
Pendengar yang baik bagi orang lain 

5. Kerjasama (Work-together) Bekerjama sama menyelesaikan suatu 
masalah 
Menyeimbangkan kebutuhan sendiri 
dengan kebutuhan kelompok 
Berkomunikasi dengan orang lain secara 
efektif 

 
Indikator-indikator yang telah dibuat pada tabel 1.1 akan 

memudahkan untuk memahami indikator-indikator dari kecerdasan 
emosional yang nampak sebagai perilaku dari siswa berbakat 
intelektual. 

 
C. Neuroscience Kecerdasan Emosional 

Para ilmuwan sering membicarakan bagian otak yang 
digunakan untuk berpikir yaitu: korteks (kadang-kadang disebut 
neokorteks) sebagai bagian yang berbeda dari bagian otak 
mengurusi emosi yaitu sistem limbic, tetapi sesungguhnya hubungan 
antara kedua bagian inilah yang menentukan kecerdasan emosional 
seseorang77 Korteks adalah bagian berpikir otak, dan berfungsi 

 
77 Shapiro, op.cit., p.12. 
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untuk mengendalikan emosi melalui pemecahan masalah, bahasa, 
daya cipta, dan proses kognitif lainnya. Sistem limbic merupakan 
bagian emosional otak, sistem ini meliputi thalamus yang 
mengirimkan pesan-pesan ke korteks; hippocampus yang berperan 
dalam ingatan dan penafsiran persepsi; dan amigdala pusat 
pengendali emosi.78Amigdala (amygdala ) adalah struktur yang 
menghubungkan antara rasio dan emosi, yang memainkan peran 
penting dalam kehidupan seseorang, tentunya juga bagi orang 
berbakat.  

Selain dipandang sebagai bagian berpikir otak, korteks 
berperan penting dalam memahami  kecerdasan emosional, korteks 
memungkinkan kita mempunyai perasaan tentang perasaan itu 
sendiri, korteks memungkinkan kia memahami sesuatu secara 
mendalam, menganalis mengapa kita mengalami perasaan tertentu, 
dan selanjutnya berbuat sesuatu untuk mengatasinya.79 Otak 
menyediakan peranti emosi bagi manusia untuk melakukan tindakan 
yang mengarah pada pemerolehan makna hidup yaitu 1) kesadaran 
diri (self-awareness), 2) manajemen suasana hati, 3) motivasi diri, 
4) empati, 5) manajemen relasi sosial80 

Joseph Le Doux (1996) dalam buku The emotional Brain 
menulis bahwa system emosional utama yaitu rasa takut mencakup 
amygdale dan bagian frontal dari korteks singulat (cringulator 

cortex, yaitu struktur setengah lengkung yang melingkupi bagian 
tengah otak atau daerah limbic melalui jalur neuron visual dan 
auditif yang mengait langsung ke struktur yang berbentuk almond 
tersebut). Struktur ini ditemukan di setiap belahan bagian tengah 
otak. Amigdala mengirimkan serabut ke hipotalamus dan batang 

 
78 Ibid., p.17. 
79 Ibid., p.13. 
80Taufik Pasiak, Unlimited Potency of The Brain (Bandung: 

Mizan Pustaka, 2009), p.60. 
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otak, tempat pernafasan, keringat, denyut jantung, pembuluh darah 
dan tonus itak dikendalikan. Lebih daripada orang lainnya.  
Kebutuhan emosional orang berbakat perlu diperhatikan serta 
dikendalikan, karena mereka pada umumnya lebih sensitive 
terhadap kejadian sekelilingnya dan akan berpengaruh luar biasa 
terhadap perkembangannya. 

Emosi juga menyebar ke berbagai daerah otak. Menurut 
Panksepp (1998) emosi kemungkinan besar disebarkan di antara 
otak bagian atas, seperti lobus frontal, dan bagian bawah seperti 
batang.81 Ia beranggapan bahwajalur-jalur ini berperan sebagai 
pelaksana bagi sistem emosi. Kawasaki (2001) dan kawan-kawan 
dari Universitas IOWA mendapati bahwa neuron di korteks 
prefrontal kanan membedakan atau mengelompokkan informasi 
emosional yang diterima dari input visual. Sehingga sistem syaraf 
kompleks yang tersebar luas. Menurut Stenberg82ada bagian otak 
yang mengontrol komponen emosional dan fisiologis positif dari 
apa yang kita sebut cinta, kenikmatan, kebahagiaan, kehangatan dan 
kenyamanan, disamping serangkaian respon seksual yang kita 
kaitkan dengan cinta romantis. Jadi otak dan berarti sistem emosi 
beroperasi secara elektrofisiologis, neurokimiawi, dan perilaku 
(Panskepp, 1998). 

Jelasnya bahwa kecerdasan emosional merujuk pada 
penemuan-penemuan penting dari Joseph LeDoux tentang fungsi 
organ amigdala pada batang rongga otak, LeDoux mengamati 
bahwa gejala-gejala emosi yang sebelumnya dianggap berlangsung 
sebagai akibat dari aktivas-aktivitas fungsional otak besar, 
neokorteks dan sistem limbik, ternyata sebagian besar berlangsung 
pula sebagai akibat dari organ amigdala yang terletak di bagian 

 
81 Barbara K. Given, Brain-Based Teaching (Bandung: Kaifa, 

2007), p. 85. 
82 Ibid. 87 
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dalam tengah otak kita. Dalam struktur otak neuron sel otak yang 
menghubungkan ke dua ranah ini disebut extended amygdala. 

Penggunaan fungsi otak yang efektif dan efisien merupakan hasil 
dari proses interaktif yang dinamis dengan lingkungan yang 
mencakup ciri-ciri fisik, mental dan emosional yang mengakibatkan 
integrasi yang terakselerasikan dari fungsi otak dan berakibat 
terhadap pemekaran kemampuan manusia secara optimal.83 

Dalam eksperimennya, LeDoux mengamati bahwa organ 
ini mengalami peningkatan aktivitas seiring dengan respon-respon 
emosional manusia. Ketika syaraf sensorik kita teraktivasi oleh 
respon inderawi dari luar (misalnya retina mata kita yang menerima 
cahaya/objek visual dan mengaktifkan syaraf optik), maka impuls 
syaraf ini akan diterima oleh thalamus–sebuah bagian di dalam otak 
yang menerjemahkan stimuli impuls syaraf menjadi bentuk-bentuk 
yang dipahami oleh otak–untuk memudian diterima oleh neokorteks 
dan korteks visual yang mengolahnya dan merangsang amigdala 
apabila stimulinya bersifat emosional. 84  

Namun ternyata menurut LeDoux, sebagian besar sinyal 
semula dari thalamus ini langsung menuju amigdala tanpa melewati 
neokorteks/tanpa melalui proses konvensional, dengan transmisi 
yang lebih cepat sehingga memungkinkan terjadinya respon yang 
lebih cepat (meskipun relatif kurang akurat).  Jadi LeDoux meyakini 
bahwa amigdala dapat memicu suatu respon-respon yang terkait 
dengan aktivitas emosional sebelum otak besar kita memahami betul 
apa yang terjadi, bahkan lebih jauh lagi sistem emosi ternyata dapat 
bekerja sendiri tanpa partisipasi kognitif: perasaan memiliki 
kecerdasannya sendiri.  

 
83 Semiawan (2007), op.cit., p. 5. 
84 Lucky G. Adhipurna, Ulasan Kritis terhadap Model-model 

Kecerdasan Berbasis Neuroscience : IQ, EQ, dan SQ (Yayasan 
Paramartha, 2008) 
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Bukti ilmiah inilah yang dijadikan sebagai pendukung 
argumentasi Goleman bahwa EQ adalah syarat utama penggunaan 
IQ secara efektif, yang kemudian mengkaitkan beberapa sikap 
mental tipikal yang terkait dengan EQ–kesadaran untuk memahami 
perasaan diri sendiri dan orang lain, empati, kasih-sayang, motivasi, 
serta kemampuan untuk merespon secara wajar atas situasi-situasi 
bahagia atau sedih. Secara psikologis, ketika pusat-pusat emosional 
otak kita terluka, kecerdasan keseluruhan kita mengalami 
korsleting85. Tak ada keraguan lagi bahwa emosi negatif pasti bias 
menghambat prestasi akademis, sementara emosi ositif bias 
meninkatkan perolehan pengetahuan dan keterampilan.86 Danial 
Goleman (1995) menyatakan bahwa orang yang mengalami 
gangguan emosional tak bias mengingat, memperhatikan, belajar 
atau membuat keputusan secara jernih karena stress membuat orang 
menjadi bodoh.87 

Penelitian dalam bidang neuroscience telah menunjukkan 
bahwa fungsi otak manusia serta organisasi dan kerjanya terkait 
dengan bidang kajian pendidikan dan psikologi. “Pabrik Otak” 
terwujud dari hasil interaksi antara cetakan biru (blue-print) genetis 
dan pengaruh lingkungan88. Pada saat anak manusia lahir, ciri 
organisasi otak (pembagian sel) pada dasarnya sudah sempurna. 
Pertumbuhan neuron berhenti dan tidak tumbuh lagi pada saat anak 
lahir tersebut, melainkan beuron mengalami proses perampingan 
(pruning). Neuron-neuron yang tidak mendapatkan koneksi 
mengalami apoptosis (kematian). Proses belajar menguatkan 
hubungan anatar sinaps. Proses itu sangat dipengaruhi oleh stimulasi 
lingkungan lebih lanjut. Pada tahap perkembangan remaja mulai 

 
85 Shapiro, op.cit., p. 27. 
86 Taufik, op.cit, p. 79. 
87 Goleman (1995), op. cit, p. 149. 
88 Semiawan, (2009), op.cit, p. 59. 
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menurun proses pembentukan formasi sinapsnya, tetapi masa ini 
sangat peka untuk perkembangan lebih optimal. Penulis Molecules 
of emotion, Dan Gandace Pert (1993) bahwa emosi menghubungkan 
tubuh dengan otakdan menyefdiakan energy untuk memacu prestasi 
akademik, juga kesehatan dan keberhasilan pribadi karena semua 
yang kita lakukan dikendalikan emosi. 

Kemampuan otak anak berbakat dengan anak lainnya secara 
umum memiliki beberapa perbedaan dalam 5 kategori yaitu 
morphology, operations, connectivity, real estate, electro-chemical 

cellular function. Struktur otak amigdala (amygdale) yang berfungsi 
menghubungkan antara rasio dan emosi memainkan peranan yang 
sangat penting bagi anak berbakat. Amigdala adalah struktur otak 
yang memainkan peran dalam stimulasi, regulasi, emosi dan respons 
emosional terhadap informasi sensor serta mengevaluasinya dengan 
cepat dalam menentukan nilai emosionalnya serta mengambil 
keputusan terhadap kejadian tertentu. Penelitian-penelitian dalam 
bidang neuroscience juga menentukan bahwa kemampuan 
inteligensi mempengaruhi perilaku dan proses pembelajaran 
manusia. 
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BAB II 

SISWA BERBAKAT INTELEKTUAL 
 Siswa Berbakat Intelektual dalam program percepatan 
belajar yang telah dicanangkan pemerintah dibatasi hanya pada 
kemampuan intelektual umum. Ada dua acuan yang digunakan 
untuk mengukur kemampuan intelektual umum yaitu acuan 
unidimensional yakni batasan diberikan oleh Lewis Terman 
(1922) yang menggunakan kriteria skor IQ 140 skala Wechsler. 
Sedangkan pendekatan multidimensional yang disampaikan oleh 
Renzulli, rteis, dan Smith (1978) dengan konsepsi Tiga Cincin 
(The Three Ring Conception), berikut adalah uraian 
penjelasannya. 
 
A. Konsep Keberbakatan Intelektual Renzulli 

Studi literatur yang dilakukan Renzulli terhadap orang-
orang yang tergolong kreatif-produktif menunjukkan secara 
konsisten tidak ada kriteria tunggal yang dapat digunakan untuk 
menentukan keberbakatan. Renzulli mengajukan konsepsinya 
tentang keberbakatan intelektual dalam teorinya yang terkenal 
kemudian sebagai The Three Rings Conception. Pokok konsepsi 
dari teori Renzulli ini adalah keberbakatan akan dapat muncul dan 
teraktualisasikan jika terdapat tiga dimensi utama yang terdapat 
atau muncul pada diri seorang individu. Ke-tiga dimensi tersebut 
adalah: Potensi kognitif atau kapasitas intelektual yang berada pada 
kisaran di atas rata-rata (Above average intellectual Ability), 
Pengikatan diri terhadap tugas sebagai motivasi internal yang 
cukup tinggi (high task commitment) dan kreativitas (high 
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creativity)1 (lihat gambar 1). Renzulli menegaskan tidak satu pun 
dimensi yang membuat keberbakatan selain adanya interaksi antara 
tiga kluster tersebut yang di dalam studi-studi terdahulu menjadi 
resep yang dilakukan untuk tercapainya prestasi kreatif-produktif 
(Renzulli, 1978).2 Definisi operasional tentang keberbakatan ini 
merupakan bagian essensial dari setiap program khusus untuk anak 
berbakat karena memberikan arah, baik untuk sistem identifikasi 
maupun untuk praktek pendidikan khusus anak berbakat. 

Dengan demikian, penting untuk ditekankan bahwa tidak 
ada dimensi tunggal yang membentuk keberbakatan. Interaksi dari 
ketiga dimensi adalah resep untuk mencapai produktivitas. 
Meskipun ke dua dimensi, dalam hal ini kreativitas dan komitmen 
terhadap tugas merupakan dimensi nonintelektual, namun sangat 
menentukan kinerja intelektual seseorang.  

  

 
1 Margie K. Kitano & Darrell F. Kirby, Gifted Education, A Comprehensive 

View (US; Little Brown & Company Boston/Toronto; 1986), p. 30. 
2Reni-Akbar Hawadi, Identifikasi Keberbakatan Intelektual Melalui 

Metode Non-Tes Dengan Pendekatan Konsep Keberbakatan Renzulli (Jakarta; 
PT. Grasindo, 2002), pp. 63-64. 
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Lebih lanjut Renzulli dalam Reni bahwa keberbakatan 
dilihat dalam hasil, artinya keberbakatan harus ditunjukkan dalam 
suatu prestasi3 yang dalam perkembangannya telah mengalami 
berbagai perubahan. Kini pengertian keberbakatan selain 
mencakup kemampuan intelek tinggi, juga menunjuk kepada 
kemampuan kreatif. Menurut Clark (1986) dalam Semiawan 
(1997) bahwa kreativitas adalah ekspresi tertinggi keberbakatan.4 
Selanjutnya menurut Eggen, siswa yang berbakat dan bertalenta 
adalah orang-orang yang mempunyai kecakapan lebih di atas, yang 
memerlukan bantuan tambahan untuk merealisasikan kemampuan 
sepenuhnya.5 

Konsep keberbakatan ini menunjuk pada mereka sebagai 
yang berbakat bila dalam berbagai kegiatan khusus yang dilakukan, 
produktivitasnya ternyata beranjak pada komitmen dalam 

 
3 Ibid., p. 65. 
4 Conny R. Semiawan, Perspektif Pendidikan Anak Berbakat 

(Jakarta: PT.Grasindo, 1997), p. 24. 
5 Paul Eggen, Educational Psychology: Windows on Classrooms (New 

Jersey: Prentice-Hall, Inc, 1997), p. 174. 

 

  

Kemampuan 
intelektual 

Kreativitas Komitmen 
pada tugas 

Gambar 1. Konsep Renzulli tentang Keberbakatan 

Keberbakatan 
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kegiatannya.6 Semiawan mengemukakan bahwa pendekatan 
Renzulli penting karena sangat membedakan orang berbakat dari 
yang biasa-biasa saja disebabkan faktor motivasi dan komiten serta 
kreativitas.7 Jelasnya terdapat dua petunjuk kunci dalam 
mengamati dan mengerti keberbakatan, yaitu; (1) keberbakatan 
adalah ciri-ciri universal yang khusus dan luar biasa yang dibawa 
sejak lahir dan merupakan hasil interaksi dari pengaruh 
lingkungan, (2) keberbakatan itu ikut ditentukan oleh kebutuhan 
dan kecenderungan kebudayaan di mana seseorang yang berbakat 
itu hidup (Semiawan, 1997).8 Namun yang tak kalah penting bahwa 
saat ini fokus keberbakatan telah berubah. Perubahan paradigma 
seperti tidak mempersoalkan “statusnya” sebagai anak berbakat, 
melainkan lebih mempersoalkan fokus terhadap kemampuannya, 
yaitu kemampuan memberikan kontribusi terhadap masyarakat dan 
orang lain berkenaan dengan tindakannya yang berdampak 
terhadap peningkatan hidup tertentu. 9 

Perubahan paradigma tersebut diatas sangat berbeda 
dengan pandangan lama atau tradisional yang pada umumnya 
mengkategorikan individu menjadi berbakat (gifted) atau tidak 
berbakat (non-gifted) berdasarkan pada kecerdasan dan hasil 
belajar yang ditunjukkannya serta lebih berfokus pada data yang 
bersifat statis, kurang berfokus pada kepentingan orang lain dengan 
mengelompokkan pada kategori tertentu, sehingga memberi 
batasan pada individu yang bersangkutan.  

 
6 Semiawan (1997), loc.cit., p. 91. 
7Semiawan (1997), op.cit., pp. 91-92. 
8Semiawan (1997), op.cit., p. 25. 
9Conny R. Semiawan, Kreativitas Keberbakatan: Mengapa, Apa, dan 

Bagaimana (Jakarta: PT. Indeks, 2009), p. 30. 
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Renzulli berdasarkan penelitian menjelaskan bahwa; (1) 
munculnya prilaku-prilaku keberbakatan merupakan sebuah proses 
pengembangan, (2) perilaku-perilaku keberbakatan dapat 
dikembangkan lebih luas lagi pada populasi sekolah daripada 
presentasi kecil dari siswa-siswa yang biasanya diidentifikasi 
melalui skor tinggi inteligensi atau tes prestasi.10 Namun diakui 
bahwa faktor-faktor lain ikut berkontribusi bagi pengembangan 
perilaku keberbakatan. Faktor-faktor tersebut termasuk beberapa 
jenis dari kemampuan dan potensi-potensi yang tidak dapat diukur 
setepat IQ. Artinya bahwa kemampuan-kemampuan ini dapat 
dikembangkan pada tingkatan-tingkatan yang bervariasi dalam 
segmen populasi yang lebih luas daripada program-program 
special yang dianggap imperatif dengan mempertimbangkan 
kembali konsep keberbakatan.  

Renzulli mengembangkan sistem pelayanan alternatif 
pendidikan yang lebih baik bagi siswa-siswa dengan berbagai 
multi-potensi yang sangat berkontribusi terhadap konsep 
keberbakatan. The Three Ring Conception Theory yang melandasi 
Schoolwide Enrichment Model (SEM) yang merupakan rencana 
yang sangat komprehensif tentang keluarbiasaan pendidikan (A 
Comprehensive Plan for Educational Exellence). SEM 
berdasarkan pada perluasan konsep dari keberbakatan (giftedness), 
(Renzulli, 1986; Renzulli, 2000) yang berfokus pada berbagai jenis 
kecerdasan, bakat, dan potensi untuk kreatif produktif dan 
pembelajaran lanjutan pada semua populasi sekolah. 11  

 
10Renzulli, J.S & Reis, S.M, The Schoolwide Enrichment Model (New 

York: Creative Learning Press, 1985), p. 3. 
11Joseph S. Renzulli, Relationship Between Gifted Programs and Total 

School Improvement Using The Schoolwide Enrichment Model, 2006. 
(http://www.gifted.uconn.edu/sem/semart02.html). 
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Konsep SEM berdasarkan visi bahwa sekolah adalah 
tempat untuk pengembangan bakat, maka SEM memperhitungkan 
kemampuan yang bervariasi, latar belakang, pengalaman dan gaya 
belajar masing-masing siswa, sehingga semua anak-anak dapat 
menemukan potensi yang lebih baik melalui pengalaman 
pendidikan yang menantang bagi individu.12 Dengan tujuan untuk 
meningkatkan tingkat tantangan bagi semua siswa dan untuk 
menciptakan suasana yang luar biasa (atmosphere of excellence) 
dan kreativitas di mana karya tertinggi siswa dihargai dan dinilai,13 
Sehingga tidak  menyatakan ada siswa sebagai "gifted" dan lainnya 
sebagai "non-gifted," melainkan setiap siswa diberi kesempatan, 
sumber daya, dan dorongan yang diperlukan untuk mencapai 
perkembangan seoptimal mungkin. Dengan demikian salah satu 
upaya dalam menciptakan suasana luar biasa (atmosphere of 
excellence) adalah mengikis habis makna elitis dari istilah 
keberbakatan. Jadi tujuan dan  kriteria definisi keberbakatan 
mengacu pada kreativitas dan produktivitas yang menggambarkan 
aspek-aspek dan kegiatan-kegiatan  keberbakatan pada 
Triad/Revolving Door Model (TRDM)14, dimana TRDM tidak 
melupakan siswa-siswa yang memiliki score tinggi pada 
pengukuran tradisional. Namun juga tidak diasumsikan bahwa skor 
tinggi secara otomatis membuat seseorang menjadi berbakat, atau 
tidak juga diasumsikan bahwa perilaku keberbakatan hanya 
ditunjukkan seseorang dengan score yang sangat tinggi (Extremely 
high score)15  

 
12Shanon Hagerman, The Schoolwide Enrichment Model, 2008. 

(http://montclair.dpsk12.org/sem). 
13 Renzulli, loc.cit., (http://www.gifted.uconn.edu/sem/semart02.html). 
14 Semiawan(2009), op.cit., p. 129. 
15 Renzulli, op.cit., p. 3. 
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Meskipun demikian Renzulli tetap memperhatikan 
masing-masing komponen (inteligensi, kreativitas dan komitmen 
terhadap tugas) dalam pengembangannya yang menandai bahwa 
keberbakatan lebih dinamis, kompleks dan berorientasi pada 
pertumbuhan. Berikut secara satu persatu akan dijelaskan dimensi 
dalam keberbakatan Renzulli di atas: 

1. Kemampuan di Atas Rata-rata (Inteligensi) 
Pengertian kemampuan di atas rata-rata mencakup dua hal 

yaitu kemampuan umum dan kemampuan spesifik16. Kemampuan 
umum (general ability) terdiri dari kemampuan untuk memproses 
informasi, untuk mengintegrasikan pengalaman, dan kemampuan 
berpikir abstrak. Contoh kemampuan verbal dan logika hitungan, 
hitungan spasial, daya ingat, dan kelancaran kata. Kemampuan ini 
diukur melalui tes inteligensi.  Kemampuan spesifik (specific 
ability) terdiri dari kemampuan dalam menampilkan satu atau lebih 
aktivitas yang khusus dan bersifat terbatas misalnya pada bidang 
kimia, matematika dan sebagainya. Psikologi Inggris Charles 
Spearman yang menemukan bahwa kemampuan manusia 
berdasarkan analisis factor ditentukan oleh berbagai kemampuan 
tertentu yaitu faktor G (General Factor) dan factor S (Special 
Factor). Faktor S diperoleh melalui berbagai pengalaman dan 
pendidikan dari lingkungan, sedangkan factor G bersifat herediter. 
Faktor S pada umumnya sudah merupakan suatu kapasitas 
(capacity) atau kemampuan tertentu (anastasi, 1990, dalam 
Semiawan 2009).17 Dalam teori ini faktor  spesial inilah yang 

 
16 Reni Akbar-Hawadi, Identifikasi Keberbakatan Intelektual Melalui 

Metode Non-Tes Dengan Pendekatan Konsep Keberbakatan Renzulli, (Jakarta; 
PT. Grasindo, 2002), pp. 65-66. 

17 Semiawan, op.cit., p. 30. 
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disebut bakat, sehingga hubungan antara kecerdasan dengan bakat 
juga sangat tinggi keterkaitannya, karena bakat merupakan kualitas 
yang nampak pada tingkah laku manusia dalam satu bidang 
keahlian tertentu, dimana bakat merupakan suatu disposisi 
kemampuan yang dapat dikembangkan secara maksimal. 

Para ahli mendefinisikan inteligensi di dalam tiga dimensi; 
(1) kemampuan untuk mendapatkan pengetahuan, (2) kemampuan 
berfikir abstrak, (3) kapasitas untuk menyelesaikan masalah 
(Snynderman & Rothman, 1987, Sternberg, 1986, dalam Eggen, 
1997)18. Berikut Cattel,1971 (Clark, 1986, dalam Semiawan, 
1997),19 mengembangkan pengertian inteligensi sebagai kombinasi 
sifat-sifat manusia yang mencakup kemampuan untuk pemahaman 
terhadap hubungan yang kompleks; semua proses yang terlibat 
dalam berpikir abstrak; kemampuan menyesuaikan dalam 
pemecahan masalah dan kemampuan untuk memperoleh 
kemampuan baru. Solso (1988) dalam Semiawan menyatakan 
bahwa perspektif kognitif dan pemrosesan informasi 
mendefinisikan inteligensi sebagai kemampuan memperoleh dan 
menggali pengetahuan; menggunakan pengetahuan untuk 
memahami konsep-konsep kongkrit dan abstrak, menggabungkan 
di antara objek-objek dan gagasan-gagasan; menggunakan 
pengetahuan dengan cara-cara yang lebih berguna (in a meaningful 
way) atau efektif.20  

Penelitian menunjukkan (Mecker, 1998, dalam Semiawan, 
2009), bahwa otak tidak tumbuh dan berkembang begitu saja, tetapi 
juga mengorganisasikan dirinya. Konsep organisasi neurologi 

 
18 Eggen, op.cit., p. 106.  
19 Semiawan (1997), op.cit., p. 11. 
20 Semiawan (1997), op.cit.,. 347. 
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adalah kunci memahami inteligensi manusia sebagai kemampuan 
yang terus menerus menumbuhkan kemampuan baru, inteligensi 
mencakup pemahaman terhadap berbagai stimuli yang terintegrasi 
dalam informasi yang sudah ada atau menggunakan informasi 
sedemikian, sehingga meningkatkan kompleksitas, pemahaman, 
integrasi dan aplikasinya.21 

Anastasi dalam bukunya Psychological Testing 
mengemukakan bahwa IQ adalah ekspresi dari tingkat kemampuan 
individu pada saat tertentu, dalam hubungan dengan norma usia 
tertentu yang ada. Tidak ada satu tes inteligensi yang dapat 
menunjukkan sebab-sebab kinerja (performance) seseorang.22 
dikatakan pula bahwa inteligensi bukan kemampuan tunggal dan 
seragam, tapi merupakan komposit dari berbagai fungsi. IQ adalah 
cerminan dari prestasi pendidikan sebelumnya dan alat prediksi 
kinerja pendidikan selanjutnya.23 Dengan demikian inteligensi 
adalah salah satu kemampuan mental, pikiran atau intelektual 
manusia yang merupakan bagian dari proses-proses kognitif pada 
urutan yang lebih tinggi (higher order cognition)24.  

Secara timbal balik faktor-faktor kognitif terlibat dalam 
perkembangan emosional, dan stimulasi intelektual sangat 
dipengaruhi oleh keterlibatan emosional dimana emosi 
menentukan perkembangan intelektual selanjutnya, dimana segi-
segi non intelektual juga amat mempengaruhi keberbakatan 
intelektual. Oleh karena itu, konsep keberbakatan seyogyanya 
diteropong secara multidimensional. Salah satu temuan dalam 

 
21Semiawan (2009), op.cit., p. 80. 
22Anne Anastasi and Urbina, Psychological Testing (New Jersey: 

Prentice Hall Inc, 1997), p. 295. 
23 Ibid., p. 296. 
24 Suharnan, Psikologi Kognitif (Surabaya: Srikandi, 2005), p. 388. 
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kaitan ini berupa inteligensi emosional yang pengukurannya 
dengan EQ (Goleman, 1996)25  

2. Kreativitas (creativity) 
Kreativitas dalam perkembangannya sangat terkait dengan 

empat aspek, yaitu aspek Pribadi, Pendorong, Proses dan Produk.26 
Jelasnya bahwa kreativitas muncul dari interaksi pribadi yang unik 
dengan lingkungannya, proses merasakan dan mengamati adanya 
masalah, menilai, menguji dan menyampaikan hasilnya. Produk 
kreativitas menekankan bahwa apa yang dihasilkan dari proses 
kreatif adalah sesuatu yang baru, orisinal, dan bermakna. Akhirnya 
kreativitas dalam perwujudannya memerlukan dorongan 
(pendorong) internal maupun dorongan eksternal dari lingkungan. 

Para ahli psikologi humanistik seperti Carl Rogers dan 
Abraham Maslow mendefinisikan kreativitas sebagai salah satu 
aspek kepribadian yang berkaitan dengan aktualisasi diri (self-
actualization)27. Setiap individu sejak dilahirkan telah memiliki 
potensi untuk menjadi kreatif, dimana perkembangan potensi 
kreatif ini sangat dipengaruhi oleh faktor-faktor lingkungan yang 
ada disekitarnya sehingga potensi kreatif ini dapat diwujudkan 
dalam aktualisasi diri. Aktualisasi diri kreativitas diwujudkan dan 
ditemukan dalam berbagai ekspresi dalam kehidupan sehari-hari 
(Maslow, 1986)28 Kembali Rogers menekankan (1962) bahwa 
sumber kreativias adalah kecenderungan untuk 
mengaktualisasikan diri, mewujudkan poensi, dorongan untuk 

 
25 Semiawan (1997), op.cit., p. 100. 
26 S.C.Utami Munandar, Mengembangkan Bakat dan Kreativitas Anak 

sekolah (Jakarta: PT. Gramedia Widiasarana, 1992), p. 39. 
27 Kitano & Kirby, op.cit., p. 194. 
28 Ibid., p. 194. 
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berkembang dan menjadi matang, kecenderungan untuk 
mengekspresikan dan mengaktifkan semua kemampuan 
organisme.29 

Beberapa pakar menjelaskan bahwa setiap orang memiliki 
bakat kreatif dalam derajat yang berbeda dan dengan profil yang 
berbeda, artinya setiap orang dapat berpikir dan bertindak kreatif 
pada bidang masing-masing.30 Namun, untuk menjadi orang kreatif 
mereka tidak cukup dengan hanya berbekal inteligensi tinggi, 
karena masih diperlukan peran-peran tertentu dari variabel-
variabel yang lain, misalnya pengetahuan, imajinasi, motivasi, 
karakteristik kepribadian tertentu, dan lingkungan (Stenberg dan 
Lubert, 1995; suharnan, 1998, 2000).31 Sikap kreatif antara lain 
adalah rasa ingin tahu, kesediaan untuk bekerja keras dalam waktu 
yang panjang, terbuka pada pengalaman baru dan luar biasa, bebas 
dalam ekspresi, percaya diri, bebas dari penilaian, dan mengambil 
resiko yang diperhitungkan.32 Robert J.S menjelaskan bahwa orang 
kreatif selalu menghadapi rintangan, dan hampir tidak bisa 
menghindar dari hambatan.33Semiawan menambahkan bahwa 
kreativitas menunjuk pada dimensi-dimensi kreatif seperti; (a) 
originalitas dan “kesegaran” pendekatan dalam berbagai masalah, 
(b) ketajaman kecerdasan yang konstruktif, (c) kemampuan 
menyingkirkan prosedur yang tak perlu atau dianggap 

 
29 Munandar, op.cit., p. 24. 
30 Suharnan, op.cit., p. 375. 
31 Ibid., p. 389. 
32 Evita Singgih, dalam Reni-Akbar Hawadi (Akselerasi, A-Z 

Informasi Program Percepatan belajar dan Anak berbakat Intelektual (Jakarta: 
Grasindo, 2004), p. 59. 

33Robert K. Cooper, Executive EQ, Emotional Intelligence in 
Leadership & Organizations (New York: Advanced Intelligence Technologies, 
LLC, 1997), p. 257. 
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konvensional dan dianggap perlu, (d) memiliki sikap tujuan serta 
kesadaran sosial.34 

Selanjutnya dijelaskan bahwa kreativitas adalah 
kemampuan untuk mengidentifikasi atau menyiapkan berbagai 
solusi atas masalah yang timbul. Kreativitas berhubungan dengan 
IQ tetapi tidak identik dengannya (Stenberg,1989; Torrance, 
1984),35 atau salah satu kemampuan intelektual manusia yang 
sangat penting, dan oleh kebanyakan ahli psikologi kognitif 
dimasukkan ke dalam kemampuan memecahkan masalah.36 
Kreativitas merupakan kemampuan untuk membuat kombinasi-
kombinasi baru, atau melihat hubungan-hubungan baru antara 
unsur, data, atau hal-hal yang sudah ada sebelumnya. Kreativitas 
terletak pada kemampuan untuk melihat assosiasi antara hal-hal 
atau objek yang sebelumnya tidak ada atau tidak tampak 
hubungannya.37  

Kreativitas terutama terkait dengan kreativitas 
keberbakatan ditinjau dari perspektif psikodinamis dan dalam 
pengembangannya mengacu pada perspektif Clark dan Renzulli 
(lihat gambar 2). Secara jelas Clark (1996) dalam Semiawan 
menunjuk pada empat fungsi dasar psikologi Jung yang mencakup 
fungsi berpikir, fungsi emosi, fungsi psikotalent, dan fungsi 
intuitif38, ke empat fungsi ini saling kait-mengait, mencakup 
aktualisasi optimal sebagai manusia yang kreatif. Clark muncul 
dengan suatu konsep kreativitas sebagai ekspresi tertinggi 
keberbakatan dan yang bersifat terintegrasikan yaitu sintesa dari 

 
34 Semiawan (2009), op.cit., p. 35. 
35Eggen, op.cit., p. 174. 
36Suharnan, op.cit., p. 373. 
37Semiawan (1997), op.cit., p. 8. 
38Semiawan (2009), op.cit., p. 34. 
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keempat fungsi tersebut.  Kondisi berpikir rasional sifatnya 
terukurkan dan dapat dikembangkan serta melalui perancangan 
berbagai latihan secara sadar dan terancang. 

 

 

 

 

                               
                           Gambar 2. Kreativitas Clark 

Penginderaan adalah kondisi talent dalam menciptakan 
produk baru dan menuntut pengembangan baik mental maupun 
fisik atau keterampilan tinggi dalam bidang tertentu. Perasaan 
adalah kondisi emosional yang dilepaskan dari penciptanya untuk 
diteruskan kepada konsumen dan menghasilkan respon emosional. 
Kondisi  intuisi  adalah kesadaran tertinggi  yang secara  
paradoksial digali dari alam bawah  sadar  dan  bukan dari  rasio 
sadar, serta  dikembangkan untuk mencapai pencerahan (Clark, 
1986, semiawan, 1997).39 Secara lebih operasional Munandar 
merumuskan kreativitas sebagai kemampuan yang mencerminkan 
kelancaran, keluwesan (fleksibility), orisinalitas dalam berpikir, 
serta kemampuan untuk mengelaborasi (mengembangkan, 
memperkaya, memerinci) suatu gagasan.40 Pengertian ini lebih 
menunjuk pada ciri atau karakteristik dari kemampuan berpikir 
kreatif, artinya semakin tinggi tingkat kreativitas seseorang 

 
39 Semiawan (2009), op.cit., p. 56. 
40 Utami (1999), op.cit., p.50. 
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semakin mudah menemukan ciri-ciri tersebut (kelancaran, 
fleksibilitas, orisinalitas, elaborative) pada pribadi orang itu. 

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa yang menjadi 
indikator kreativitas adalah; keterbukaan terhadap hal yang baru, 
memilki motivasi instrinsik yang tinggi, bertanggung jawab, 
mempunyai keingintahuan yang tinggi (curiosity) untuk 
menemukan dan meneliti, senang menyelesaikan masalah, 
mempunyai disiplin tinggi dan konsisten terhadap bidang tugas. 

3. Komitmen Terhadap Tugas (Task Commitment) 
Dimensi ke tiga dari ciri yang konsisten ditemukan pada orang 

tergolong berbakat intelektual adalah memiliki komitmen. Suatu 
istilah umum yang sering digunakan untuk menggambarkan 
komitmen yakni ketekunan, keuletan, kerja keras, latihan terus 
menerus, percaya diri dan suatu kemampuan seseorang untuk 
menyelesaikan pekerjaan penting.41  

Komitmen terhadap tugas (task commitment) adalah 
bentuk motivasi internal yang mendorong siswa untuk tekun dan 
ulet mengerjakan tugasnya meskipun mengalami berbagai macam 
rintangan karena siswa telah mengikat dirinya terhadap tugas 
tersebut atas kehendaknya sendiri. Dimana motivasi biasanya 
dirumuskan sebagai proses yang menyulut respons organisme, 
sedangkan komitmen pada tugas lebih khusus menampilkan 
kekuatan pendorong untuk menyelesaikan tugas yang sifatnya amat 
khusus.42  

Hal ini menjadi salah satu penjelasan mengapa komitmen 
terhadap tugas merupakan salah satu aspek penting dalam 
kreativitas yang memungkinkan orang menjadi mampu mengelola 

 
41 Hawadi, op.cit., p. 68. 
42 Semiwan (2009), op.cit., p. 35. 
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dan mengarahkan diri sendiri dalam belajar.  Studi monumental 
Terman digambarkan bahwa ciri-ciri yang sering muncul dan 
terkenal dari orang yang tergolong berbakat adalah adanya; 
ketekunan terus menerus dalam dalam mencapai tujuan akhir, 
integrasi ke arah tujuan, percaya diri dan bebas dari perasaan 
rendah diri (Terman, 1959).43 Hal ini menunjukkan bahwa orang-
orang yang tergolong  kreatif-produktif memiliki orientasi 
pengikatan diri terhadap tugas yang lebih atau memiliki komitmen 
yang tinggi pada pekerjaannya. Kreativitas dan komitmen terhadap 
tugas merupakan dua kluster yang saling merangsang satu sama 
lain.44.Hal ini berarti jika seseorang telah memutuskan untuk 
melakukan gagasannya, berarti ia telah terikat pada tugas tersebut 
dan untuk itulah muncul ciri komitmen terhadap tugas.  

Demikian pula, seseorang yang telah terikat dalam suatu 
tugas tertentu akan sering memicu proses kratif yang dimilikinya. 
Dijelaskan bahwa komitmen terhadap tugas (task commitment) 
dibatasi pada lima dimensi45 yaitu: (1) tangguh, ulet, dan tidak 
mudah bosan, (2) mandiri, tidak memerlukan dorongan dari luar, 
dan bertanggung jawab, (3) menetapkan tujuan aspirasi yang 
realistis dengan resiko sedang, (4) suka belajar dan mempunyai 
hasrat untuk meningkakan diri, (5) mempunyai hasrat untuk 
berhasil dalam bidang akademis. 

 
43 Hawadi, op.cit., p. 68. 
44 Hawadi, op.cit., p. 74. 
45 Hawadi, op.cit., p. 140. 
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Terdapat 14 ciri ciri-ciri keberbakatan yang telah memiliki 
korelasi yang signifikan dengan tiga aspek tersebut (Balitbang 
Depdikbud)46: 

1. Latar bahasa (mampu mengutarakan pemikirannya) 
2. Memiliki rasa ingin tahu yang besar terhadap ilmu 

pengetahuan. 
3. Memiliki kemampuan yang tinggi dalam berpikir logis dan 

kritis. 
4. Mampu belajar/bekerja secara mandiri. 
5. Ulet menghadapi kesulitan (tidak lepas putus asa). 
6. Mempunyai tujuan yang jelas dalam tiap kegiatan atau 

perbuatannya. 
7. Cermat atau teliti dalam mengamati. 
8. Memiliki kemampuan memikirkan beberapa macam 

pemecahan masalah. 
9. Mempunyai minat luas. 
10. Mempunyai daya imajinasi yang tinggi, 
11. Belajar dengan mudah dan cepat. 
12. Mampu mengemukakan dan mempertahankan pendapat 
13. Mampu berkonsentrasi, dan 
14. Tidak memerlukan dorongan (motivasi) dari luar. 

Czeizel (1995) dalam tulisannya mengenai Heredity and 
Giftedness membuat modifikasi terhadap model Tiga Lingkaran 
dari Renzulli, yaitu: 

 
46 Departemen Pendidikan Nasional. Pedoman Penyelenggaraan 

Program Percepatan Belajar SD, SMP dan SMA (Jakarta: Dikdasmen, 2003), 
p.15. 
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(1) Selain kemampuan atau inteligensi umum yang diperlukan 
untuk semua aktivitas social, diperlukan pula kemampuan 
mental khusus yang menentukan pilihan profesi.  

(2) Keempat kemampuan pribadi tersebut di atas merupakan 
kemampuan yang ditentukan oleh komponen genetik 
(hereditas) dengan proporsi yang berbeda-beda, dan 
berinteraksi dengan faktor lingkungan yaitu keluarga, sekolah, 
kelompok sebaya, dan faktor social-budaya. 

(3) Faktor lain yang dipertimbangkan adalah faktor 
“keberuntungan” (good luck) dan faktor “kesehatan”. 
Pada tahun 1972, USOE (United States Office of Education) 

mengusulkan definisi keberbakatan yang tergolong multikriteria 
untuk dapat dipakai di selurh negara bagian Amerika, yakni: anak 
berbakat adalah mereka yang diidentifikasikan oleh orang-orang 
yang berkualifikasi profesional memiliki kemampuan luar biasa 
dan mampu berprestasi tinggi. Anak-anak memiliki kemampuan 
tinggi termasuk mereka yang menunjukkan prestasi dan atau 
kemampuan potensinya dalam berbagai bidang, satu dan atau 
kombinasi kemampuan intelektual umum, kemampuan akademik 
spesifik, kemampuan berpikir kreatif-produktif, kemampuan 
kepemimpinan, seni visual dan penampilan, kemampuan 
psikomotor, yang diduga bahwa melalui kriteria ini anak berbakat 
dan bertalenta akan mencapai 3-5% dari populasi sekolah 
(Marland, 1972: dikutif dalam Eby dan Smutny, 1990). 

Definisi dari USOE selanjutnya oleh Congress of the 
United States dan The Gifted and Talented Children Act of 1978 
disederhanakan menjadi istilah anak berbakat dan bertalenta berarti 
anak dan siapa pun yang disebut anak muda yang diidentifikasi di 
jenjang prasekolah, pendidikan dasar dan menengah, memiliki 
kemampuan potensial yang membuktikan adanya kemampuan 
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prestasi yang tinggi dalam bagian-bagian seperti intelektual, 
kreatif, akademis khusus, atau kemampuan kepemimpinan, atau 
dalam prestasi dan seni visual, yang dengan alas an tertentu 
membutuhkan pelayanan atau kreativitas yang tidak sama dengan 
yang diberikan di sekolah (Gifted Talented Children’s Education 
Act of 1978, Section 902). 

Namun, akhirnya definisi itu diubah kembali oleh 
Congress of the United States pada tahun 1981, sehingga definisi 
anak berbakat yang sah oleh pemerintah Amerika sampai saat ini 
adalah: anak-anak yang dapat membuktikan kemampuan 
berprestasi tingginya dalam bidang-bidang seperti intelektual, 
artistic kreatif, kapasitas kepemimpinan atau akademik spesifik 
dan mereka membutuhkan pelayanan atau aktivitas yang tidak 
sama dengan yang disediakan oleh sekolah, sehubungan dengan 
penemuan kemampuan-kemampuannya tersebut. 

Beberapa implikasi dari definisi ini bagi identifikasi dan 
pengembangan bakat anak adalah pertama, harus dibedakan antara 
bakat sebagai potensi yang mungkin belum terwujud dan nyata dari 
prestasi yang unggul. Potensi anak berbakat merupakan sumber 
daya manusia yang berkualitas. Hal ini berarti bahwa anak berbakat 
yang underachiever (yaitu yang belum berprestasi sesuai dengan 
potensinya yang unggul) juga diidentifikasi sebagai anak yang 
berbakat.  

Dari berbagai uraian di atas tentang definisi anak berbakat, 
dimana masing-masing definisi mempunyai makna dan 
keterbatasannya tersendiri. Manfaat dari definisi U.S.O.E. adalah 
(Davis & Rimm, 1985) dalam Munandar; pertama, tidak hanya 
mengenal inteligensi umum yang tinggi sebagai bakat, tetapi juga 
bakat dalam bidang akademik khusus, Kedua, mengakui bahwa 
siswa berbakat memerlukan program dan pelayanan pendidikan 
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yang berdiferensiasi, jadi membenarkan pengembangan program 
anak berbakat. Ketiga, mengakui adanya dua tujuan fundamental 
dari program anak berbakat untuk membantu siswa berbakat 
mengembangkan potensi mereka yang tinggi, dan menyediakan 
pemimpin dan pemecah masalah kreatif yang terlatih bagi 
masyarakat. Keempat, dengan mengakui adanya anak berbakat 
yang kemampuannya bersifat potensial (belum tentu sudah 
terwujud dalam prestasi yang tinggi), definisi ini ikut 
mempertimbangkan anak berbakat yang berprestasi di bawah taraf 
kemampuannya (underachiever). 

Pengertian tentang anak berbakat sangat luas yang masing-
masing pakar dapat membuat definisi yang berbeda, maka 
pengertian anak berbakat dalam program percepatan belajar yang 
dikembangkan oleh pemerintah dibatasi pada dua hal berikut 
(Depdiknas, 2001b). 
1. Mereka yang mempunyai taraf intelegensi atau IQ di atas 140. 
2. Mereka yang oleh psikolog dan/atau guru diidentifikasikan 

sebagai peserta didik yang telah mencapai prestasi yang 
memuaskan, dan memiliki kemampuan intelektual umum 
yang berfungsi pada taraf cerdas, dan ketertarikan terhadap 
tugas yang tergolong baik serta kreativitas yang memadai. 

Bertolak dari pengertian tersebut di atas maka definisi 
keberbakatan untuk Program Percepatan Belajar ini mengacu pada 
pendekatan unidimensional dan multidimensional. Pendekatan 
unidimensional yang menunjuk pada satu-satunya kriteria yang 
menjadi ukuran definisi anak berbakat adalah kemampuan 
intelektual umum atau kecerdasan umum, yakni siswa yang 
memiliki skor IQ 140 (point 1), mereka dapat langsung 
direkomendasikan oleh psikolog sebagai calon akseleran tanpa 
melihat faktor lain, seperti kreativitas dan pengikatan diri terhadap 
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tugas. Mereka ini dikenal dengan julukan Extreme Gifted atau First 
Order (Dehaan dan Havighurst, 1957 dalam Hawadi, 1993), atau 
Highly Giften (Feldhusen, 1989 dalam Hawadi, 1993). 

 Namun, siswa yang memiliki kecerdasan umum di bawah 
skor IQ 140 (tetapi tidak kurang dari skor IQ 125), mereka masih 
perlu memiliki persyaratan tambahan, yaitu kreativitas yang 
memadai dan pengikatan diri terhadap tugas yang tergolong baik 
(konsep keberbakatan Renzulli). Jadi, kriteria keberbakatan yang 
digunakan tidak hanya aspek intelegensi saja, namun ada aspek-
aspek lain yang menjadi persyaratan. Hal ini disebut pendekatan 
multidimensional (point 2). 

Oleh karena itu, pihak sekolah yang ingin 
menyelenggarakan program percepatan belajar perlu mengacu 
pada pengertian tersebut untuk kepentingan rekrutmen dan seleksi 
calon akseleran. Mereka yang direkomendasikan untuk ikut dalam 
program percepatan belajar haruslah siswa yang memiliki prestasi 
yang memuaskan. 

Ellen Winner (1999)47 bahwa anak yang benar-benar 
berbakat ini berbeda dengan anak yang sekadar pandai, yaitu dalam 
tiga hal yang dijabarkan berikut; 
1. Anak berbakat itu terlalu cepat dewasa (precocious), mereka 

menguasai pelajaran lebih dahulu dan lebih cepat daripada 
teman-temannya. 

2. Anak berbakat akan maju sesuai dengan iramanya sendiri. 
Mereka melakukan penemuan-penemuan sendiri dan sering 
kali dapat mencari penyelesaian suatu permasalahan secara 
naluriah tanpa harus melalui sederertan langkah-langkah 
pemikiran yang linear. 

 
47 Fawzia dalam reni-Hawadi (2003), op.cit. 82 
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3. Anak berbakat di dorong oleh suatu keinginan yang sangat 
kuat dalam bidang atau domain di mana mereka mempunyai 
kemampuan yang tinggi-seperti matematika dan seni-dan 
mereka dengan mdah memfokuskan diri secara intens dalam 
domain tersebut sehingga kehilangan kesadaran terhadap 
dunia luar. 

Dalam Pedoman Penyelenggaraan Program Percepatan 
(Depdiknas, 2001b), indikator dari hal itu diperoleh dari tiga 
sumber, yaitu NEM, Tes Kemampuan Akademis, rapor, Idealnya, 
persyaratan nilai calon siswa akselerasi yang diminta untuk nilai 
rata-rata bidang studi IPA, Matematikan, dan Bahasa di Rapor 
ataupun Tes Kemampuan Akademis tidak kurang dari 8.0, tanpa 
adanya nilai 6.0 dalam bidang studi lain.  

 
B. Identifikasi Anak Berbakat Intelektual 

Brandwein (1980)48 menyebutkan identifikasi merupakan 
suatu proses ketika kita berupaya untuk menyadari bahwa siswa 
dengan kemampuan, motivasi, dan kapabilitas kreatif yang 
melampaui rata-rata anak sebayanya membutuhkan pelayanan 
pendidikan berdiferensiasi untuk memenuhi kemajuan 
pendidikannya secara optimal. Bagi Colangelo dan Davis (1991), 
identifikasi seharusnya memenuhi kebutuhan untuk menempatkan 
siswa dalam program pendidikan yang didesain untuk potensi 
talent mereka.  

Demikian pula yang disampaikan Hoover dan Feldhusen 
(1987), satu-satunya tujuan identifikasi adalah mengarahkan proses 
pendidikan dan memberikan pelayanan.  Hal yang senada 
dikemukakan oleh Semiawan (1997) bahwa identifikasi 

 
48 Reni-hawadi (2004), op.cit, p. 43 
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sebenarnya merupakan suatu penilaian tentang kebutuhan anak 
didik untuk menempatkannya pada program-program pendidikan 
sesuai dengan dan untuk mengembangkan potensinya. Menurut 
Hansen dan Linden (1990)49 secara logis proses identifikasi yang 
dipilih haruslah berdasarkan tujuan yang ingin dicapai dalam 
pembuatan program anak berbakat intelektual.  

Pengidentifikasian seorang siswa sebagai anak berbakat 
Intelektual (ABI) dan bukan anak berbakat Intelektual (Non-ABI) 
menurut Alexander dan Muia (1982) proses pengambilan 
keputusan tentang siapa yang termasuk anak berbakat intelektual 
dibedakan dalam 2 kategori umum yakni pengumpulan informasi 
dengan data yang objektif (data dalam bentuk perolehan hasil tes 
dengan yang bersifat kuantitatif) dan pengumpulan informasi 
dengan data yang subjektif (diperoleh dari check list perilaku, 
nominasi oleh orang tua, guru, teman sebaya, dan diri sendiri). 
Dalam buku Pedoman Penyelenggaraan Program percepatan 
Belajar SD, SMP dan SMA50 secara rinci dijelaskan:  
1. Informasi data objektif, yang diperoleh dari pihak sekolah 

berupa skor akademis dan pihak psikolog (yang berwenang) 
berupa skor hasil pemeriksaan psikologis. 
a. Akademis, yang diperoleh dari skor : 

1) Nilai Ujian Nasional dari sekolah sebelumnya, dengan 
rata-rata 8,0 ke atas baik untuk SMP maupun SMA. 
Sedangkan untuk SD tidak dipersyaratkan. 

2) Tes Kemampuan Akademis, dengan nilai sekurang-
kurangnya 8,0. 

 
49 Reni-Hawadi (2002), op.cit, p. 107 
50 Departemen Pendidikan Nasional, op.cit. p.37-38 
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3) Rapor, nilai rata-rata seluruh mata pelajaran tidak 
kurang dari 8,0. 

b. Psikologis, yang diperoleh dari hasil pemeriksaan 
psikologis dengan meliputi tes inteligensi umum, tes 
kreativitas, dna inventori keterikatan pada tugas. Peserta 
didik yang lulus tes psikologis adalah mereka yang 
memilki kemampuan intelektual umum dengan kategori 
jenius (IQ – 140) atau mereka yang memiliki kemampuan 
intelektual umum dengan kategori cerdas (IQ – 125) yang 
ditunjang oleh kreativitas terhadap tugas dalam kategori di 
atas rata-rata. 

2. Informasi Data Subyektif, yaitu nominasi yang diperoleh dari 
diri sendiri (self nomination), teman sebaya (peer nomination), 
orang tua (parent nomination) dan guru (teacher nomination) 
sebagai hasil dari pengamatan dari sejumlah ciri-ciri 
keberbakatan. 
a. Kesehatan fisik, yang ditunjukkan dengan surat keterangan 

sehat dan dokter. 
b. Kesediaan Calon Siswa Percepatan dan Persetujuan 

Orangtua, yaitu pernyataan dari pihak penyelenggara 
program percepatan belajar untuk siswa dan orangtuanya 
tentang hak dan kewajiban serta hal-hal yang dianggap 
perlu dipatuhi untuk menjadi peserta program percepatan 
belajar. 

Menurut Durr (1964)51, prinsip identifikasi anak berbakat 
intelektual meliputi hal-hal sebagai berikut: 

 
51 Reni-Hawadi (2002), op.cit, p. 107 
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a) Metode identifikasi haruslah dipilih yang konsisten dengan 
definisi. Jika anak berbakat intelektual dilihat sebagai seorang 
yang memiliki potensi maka tes inteligensi yang dipilih sebagai 
metode identifikasi; jika anak berbakat intelektual dibatasi 
sebagai seseorang yang mampu menampilkan prestasi, maka 
metode identifikasi yang digunakan adalah tes prestasi 
akademik. Demikian pula, jika dalam definisi ada unsure 
potensi kreatif, dalam identifikasi haruslah ditemukan cara 
untuk mengukur kreativitas. 

b) Prosedur identifikasi haruslah bervariasi dan berdiversifikasi. 
Alat evaluasi belum sempurna jika hanya mencakup satu 
pengukuran saja. Kita tidak mempunyai satu pengukuran 
tunggal untuk potensi dan prestasi. 

c) Prosedur untuk identifikasi harus baku dan konsisten. 
Identifikasi dilakukan secara hati-hati dan sistematik. Siswa-
siswa yang gagal dalam proses identifikasi, hendaknya jangan 
diputuskan dalam satu kali, tetapi sesudah dilakukan prosedur 
pemeriksaan berulang-ulang. 

d) Jika ada keterbatasan lingkungan, kita harus 
mempertimbangkan apa yang kelihatannya mungkin dapat 
diberikan dalam situasi tersebut. 

Hasil penelitian tentang Identifikasi Anak Berbakat 
Intelektual oleh Hawadi (1992) membuktikan bahwa alat 
identifikasi skala nominasi oleh guru, skala nominasi oleh teman 
sebaya, dan skala nominasi oleh diri sendiri dapat membedakan 
kelompok anak berbakat dan kelompok anak tidak berbakat. Hasil 
penelitiannya menunjukkan bahwa ketiga skala itu masing-masing 
mempunyai hubungan yang bermakna dengan pengubah 
keberbakatan (Munandar, S.C.U., 1999) 



 
KECERDASAN EMOSI SISWA BERBAKAT INTELEKTUAL 

 
 

55 

Reni Hawadi dalam tulisannya tentang anak berbakat 
intelektual sebagai akseleran (2004)52 mengatakan bahwa 
kekeliruan juga terjadi karena para guru, para administrator, dan 
sering kali para orang tua merasa bahwa dimaksudkannya seorang 
siswa dalam program AB sebagai suatu reward atau prestasi atau 
perilaku baik, yang secara operasional didefinisikan sebagai 
konformitas terhadap sekolah dan mampu memenuhi harapan 
seorang pengikut tes. Jadi, pendidik lebih melihat keinginan 
melakukan proses identifikasi untuk memastikan kembali bahwa 
nilai-nilai yang ada dalam sistem sekolah mencerminkan adanya 
komitmen terhadap kemampuan mereka.  
1. Model Identifikasi 
a) Individual Education Plan Model (IEP) 

Model Rencana Pendidikan Individual ditujukan untuk 
menemukan anak-anak yang memiliki bakat khusus yang 
spesifik, yang tidak mungkin diperolehnya melalui program 
pendidikan di kelas reguler. Jumlah anak yang tersaring hanya 
2%. Metode seleksi yang digunakan adalah stusi kasus, tes IQ, 
dan staffing. Objektif kurikulum dikembangkan untuk 
memberikan program yang sesuai dengan kebutuhan spesifik 
individu. 
b) The General Intellectual Ablity Model 

Model Kecakapan Intelektual Umum ditujukan untuk 
menjarng siswa yang mempunyai taraf IQ tertentu agar dapat 
mengikuti pelayanan program pengayaan atau akselerasi. 
Jumlah anak yang tersaring hanya 5%. Metode seleksi yang 
dipergunakan adalah tes IQ, tes kecakapan, dan check list dari 
karakteristik keberbakatan. 

 
52 Reni-Hawadi (2004), op.cit, p. 92 
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c) The Spesific Academic Aptitude Model 
Model Bakat Akademik Khusus ditujukan untuk 

mengidentifikasi anak berdasarkan pada prestasi akademiknya 
dalam bidang studi tertentu, agar dapat iikutsertakan dalam 
program akselerasi atau pengayaan. Jumlah anak yang 
tersaring berkisar antara 5-10% per bidang studi. Metode 
seleksi yang digunakan adalah tes baku dalam bidang studi dan 
rekomendasi guru. 
d) Revolving Door Identification Model (RDIM) 

Model identifikasi ini dikembangkan oleh Renzulli 
(1981), yaitu setiap anak yang mencapai skor tinggi pada tes 
prestasi baku tertentu dimasukkan ke dalam talent pool untuk 
diberikan berbagai program yang sesuai dengan minatnya. Jika 
anak mampu menunjukkan prestasi dan pengikatan diri 
terhadap tugas secara menonjol, anak dapat memasuki tahap 
berikutnya, yaitu resource program.  

Berdasarkan keempat model identifikasi anak berbakat 
tersebut di atas terlihat bahwa pada model IEP perlu dilakukan 
studi khusus untuk untuk dapat dengan tepat menganalisis 
kebutuhan individu anak. Sedangkan model GIAM ditujukan 
untuk sekelompok anak dan bukan secara individual seperti 
pada model IEF. Adapun model SAAM yang mengidentifikasi 
anak berdasarkan potensinya dalam suatu bidang tertentu dan 
anak harus mendapatkan rekomendasi dari gurunya dan model 
RDIM yang dikembangkan oleh Renzulli (1981). 

2. Proses Identifikasi 
De haan dan Wilson (1955)53, menyebutkan adanya dua 

proses identifikasi, yaitu tahap penjaringan (screening) dan tahap 

 
53 Reni-Hawadi (2004), op.cit, p. 51 



 
KECERDASAN EMOSI SISWA BERBAKAT INTELEKTUAL 

 
 

57 

penyaringan (selection). Dalam proses penjaringan, semua siswa 
yang ada dalam kelompok sasaran dites dan diobservasi, untuk 
kemudian diurutkan kecakapannya dari yang tertinggi hingga yang 
terendah menurut hasil tes dan hasil observasi. Pada tahap proses 
penjaringan, koordinator program anak berbakat telah menentukan 
skor batas yang digunakan untuk seorang siswa, apakah diterima 
dalam program Anak Berbakat atau tidak.  

Tahun 1983 untuk pertama kalinya dilakukan proses 
identifikasi anak berbakat dengan prosedur proses penjaringan dan 
penyaringan. Proses ini dilakukan di Sekolah Perintisan Anak 
Berbakat yang berada di bawah Pusat Pengembangan Kurikulum 
dan Sarana Pendidikan Badan Penelitian dan Pengembangan 
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan (Departemen Pendidikan 
Nasional). Pada proses penyaringan digunakan tes intelegensi 
kelompok, angka rapor, dan nominasi guru dan tahap penjaringan. 
Baru kemudian dalam tahap proses seleksi digunakan tes 
intelegensi individual atau yang berdiferensiasi, tes kreativitas, dan 
tes prestasi baku yang disusun oleh pusat pengujian Balitbang 
Depdikbud. Untuk menentukan siswa mana yang diidentifikasi 
sebagai berbakat dipertimbangkan kombinasi dari ketiga alat ukur 
tersebut.  

Susanne Richert, James Alvino, dan Rebecca 
McDonne(1982), yang melakukan studi untuk Departemen 
Pendidikan Amerika dan hasilnya dimuat sebagai National Report 
on Identification: Assessment and Recommendation for 
Comprehensive Identification of Gifted and Talented Youth 
(dikutip dari Davis & Rimm, 1989), menyebutkan beberapa prinsip 
yang seharusnya digunakan dalam identifikasi anak berbakat 
intelektual, yakni: 
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1. Anjuran. Identifikasi dianjurkan dirancang dalam bidang yang 
sangat diminati oleh seluruh siswa. 

2. Bertahan. Prosedur seharusnya berdasarkan riset dan 
rekomendasi yang paling tersedia. 

3. Kesamaan. Prosedur dijamin tidak ada seorang pun yang 
terlewatkan. 

4. Kemajemukan. Definisi keberbakatan yang luas dan dapat 
bertahan yang seharusnya diambil. 

5. Pendadaran. Sebanyak mungkin anak berbakat dapat dijaring 
dan dilayani. 

Berdasarkan prinsip-prinsip identifikasi di atas, Davis dan 
Rimm (1989) membuat beberapa rekomendasi sebagai berikut: 
1. Mengingat keberbakatan merupakan hasil yang majemuk, 

pengukuuran juga tidak hanya semata-mata berdasarkan 
prestasi akademik saja. Kedua data yang diperoleh secara 
formal dan informal diikutsertakan sebagai bahan 
pertimbangan. 

2. Prosedur yang bersifat subjektif sebagai skala rating, ceklis, 
dan prosedur nominasi merupakan hal yang sah dari bagian 
prosedur identifikasi, khususnya untuk tahap nominal awal. 
Dalam skala rating dan ceklis, butir-butir pertanyaan yang 
negative dan tidak diharapkan sebagai karakteristik anak 
berbakat intelektual dapat dimasukkan. 

3. Nominasi oleh guru, orang tua, teman sebaya, dan diri siswa 
sendiri berguna jika isi nominasi ada kaitannya dengan 
program yang akan dikembangkan. 

3. Identifikasi AB dalam Program Akselerasi 
Melalui pendekatan multikriteria Renzulli, maka anak 

berbakat murid sekolah dasar, taraf kecerdasan IQ 120 ke atas 
(Skala Wechsler), taraf kreatif CQ 110 ke atas (Skala TKF-UM), 
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dan taraf pengikatan diri terhadap tugas TC 132 ke atas (Skala TC-
Rendi) (hawadi, 1992). Sementara itu, untuk siswa AB tingkat 
SMU, taraf kecerdasan IQ 120 ke atas (Skala TIKI), CQ 110 (Skala 
TKV-URH), dan TC 126 ke atas (Skala YA/FS Revisi) (Hawadi, 
1998). Khusus untuk program akselerasi, sebagian besar literatur 
yang menjadi referensi ditetapkan batas minimal IQ adalah 130. 
Dengan perkataan lain, siswa akseleran tergolong dalam moderate 
gifted (IQ = 130-145). Penetapkan skor IQ siswa melalui 
Direktorat PLB akselerasi adalah 125. 

 
C. Prestasi Akademik dan Anak Berbakat Inteletual 

Cara lain untuk mengidentifikasi anak berbakat intelektual 
adalah dengan melihat prestasi akademik bersama dengan 
pengukuran IQ dimana prestasi dapat diukur sehubungan dengan 
mata ajaran di sekolah dalam kelas tertentu, dalam hal ini tes yang 
dibuat oleh guru sendiri (Munandar, 1999). Menurut Bloom, 
prestasi akademik atau prestasi belajar adalah proses belajar yang 
dialami siswa dan menghasilkan perubahan dalam bidang 
pengetahuan, pemahaman, penerapan, daya analisis, sintetis dan 
evaluasi. Faktor yang dapat mempengaruhi prestasi akademik yaitu 
bersifat internal seperti intelegensi, motivasi belajar, minat, bakat, 
sikap, persepsi dan kondisi fisik, sedangkan yang bersifat 
eksternal: lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, dan 
lingkungan masyarakat.  

Prestasi belajar adalah hasil penilaian pendidik terhadap 
proses belajar dan hasil belajar siswa sesuai dengan tujuan 
instruksional yang menyangkut isi pelajaran dan perilaku yang 
diharapkan dari siswa (Lanawati, 1999) Beberapa factor yang dapat 
mempengaruhi prestasi belajar. Miranda (2000), Winkel (1986), 
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dan Santrock (1998) menyatakan bahwa prestasi belajar siswa 
ditentukan oleh factor-faktor berikut. 
1. Faktor-faktor yang ada pada Siswa 

a. taraf  intelegensi; 
b. bakat khusus; 
c. taraf pengetahuan yang dimiliki; 
d. taraf kemampuan berbahasa; 
e. taraf organisasi kognitif; 
f. motivasi; 
g. kepribadian; 
h. perasaan; 
i. sikap; 
j. minat; 
k. konsep diri; 
l. kondisi  fisik  dan psikis (termasuk cacat fisik dan 

kelainan psikologis). 
2. Faktor-faktor yang ada pada lingkungan keluarga 

a. hubungan antar-orang tua; 
b. hubungan orang tua-anak; 
c. jenis pola asuh; 
d. keadaan  sosial ekonomi keluarga. 

3. Faktor-faktor  yang ada di lingkungan sekolah 
a. guru: kepribadian guru, sikap guru terhadap siswa, 

keterampilan di daktik, dan gaya mengajar; 
b. kurikulum; 
c. organisasi sekolah; 
d. sistem sosial di sekolah; 
e. keadaan fisik sekolah dan fasilitas pendidikan; 
f. hubungan sekolah dengan orang tua; 
g. lokasi  sekolah. 
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4. Faktor-faktor pada lingkungan sosial yang lebih luas; 
a. keadaan sosial, politik, dan ekonomi; 
b. keadaan fisik: cuaca dan iklim. 

Hasil penelitian Wright (1998) dalam Wilman (2004)54 
menunjukkan bahwa prestasi akademis siswa ternyata dipengaruhi 
oleh salah satu atau beberapa hal berikut ini; 1) Kualitas dari 
pengalaman belajar (misalnya kurikulum, cara penyampaian 
pelajaran, dan hubungan dengan guru), 2) Kombinasi dari stres di 
rumah dan/atau di sekolah, dan 3) Kurangnya dukungan terhadap 
keunikan atau ekspresi kreatif merek, termasuk sejauh mana 
mereka dapat mengekspreikan secara bebas pendapat mereka. 

Penelitian ini juga menunjukkan bahwa siswa menginginkan: 
1. keterlibatan yang lebih besar dalam pengembangan kurikulum 

dan proses evaluasi; 
2. tidak terlalu menekankan pada keterampilan, tetapi lebih 

menekankan pada belajar hal-hal yang autentik; 
3. lebih banyak variasi dalam olahraga, seni, dan mata-mata 

pelajaran lain; 
4. lebih banyak diskusi dan kerja kelompok; 
5. lebih banyak waktu untuk menyelesaikan tugas; 
6. lebih banyak kesempatan untuk waktu luang selama hari 

sekolah (misalnya istiraha, rekreasi, dan bersantai dengan 
teman atau sendiri).  

Berdasarkan penelitian Herry (1993), mereka juga suka 
mengganggu teman-teman sekitarnya. Hal ini disebabkan karena 
mereka lebih cepat memahami materi pelajaran yang diterangkan 
guru di depan kelas dibandingkan teman-temannya. Dengan 

 
54 Winarini Wilman, hubungan Kecerdasan Emosional dan 

Prestasi belajar , dalam Reni-Hawadi (2004), p.174 
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diterangkan sekali saja, mereka telah dapat menangkap 
maksudnya, sedangkan siswa yang lain masih perlu dijelaskan lagi; 
mereka banyak waktu terluang, yang kemudian apabila kurang 
diantisipasi oleh gurunya, akan digunakan untuk mengadakan 
aktivitas sekehendaknya (usil), misalnya mencubit atau 
melemparkan benda-benda kecil/kapur ke teman-teman 
sekelasnya. 

Akibat lanjut, mereka dapat menjadi anak yang berprestasi 
di bawah potensinya (Underchiever) atau bahkan malah mungkin 
menjadi anak yang bermasalah (mengalami kesulitan belajar). 
Marland (1971) juga mengemukakan bahwa lebih dari separuh 
anak yang memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa 
berprestasi di bawah potensinya (underachiever) disebabkan 
karena tidak mendapat program pendidikan yang sesuai. 

Seogeo (dikutip Oleh Martinson, 1974)55 yang 
menunjukkan bahwa ciri-ciri tertentu dari siswa yang memiliki 
potensi kecerdasan dan bakat istimewa dapat atau mungkin 
mengakibatkan timbulnya masalah-masalah tertentu, misalnya : 

1. Kemampuan berfikir kritis dapat mengarah kearah sikap 
meragukan (skeptis), baik terhadap diri sendiri maupun 
terhadap orang lain. 

2. Kemampuan kreatif dan minat untuk melakukan hal-hal 
yang baru, bias menyebabkan mereka tidak menyukai atau 
lekas bosan terhadap tugas-tugas rutin. 

3. Perilaku yang ulet dan terarah pada tujuan, dapat menjurus 
ke keinginan untuk memaksakan atau mempertahankan 
pendapatnya. 

 
55 Departemen Pendidikan nasional (2003), op.cit, p. 17. 
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4. Kepekaan yang tinggi, dapat membuat mereka menjadi 
mudah tersinggung atau peka terhadap kritik. 

5. Semangat, kesiagaan mental, dan inisiatifnya yang tinggi, 
dapat membuat kurang sabar dan kurang tenggang rasa jika 
tidak ada kegiatan atau jika kurang tampak kemajuan 
dalam kegiatan yang sedang berlangsung. 

6. Dengan kemampuan dan minatnya yang beraneka ragam, 
mereka membutuhkan keluwesan serta dukungan untuk 
dapat menjajaki dan mengembangkan minatnya. 

7. Keinginan mereka untuk mandiri dalam belajar dan 
bekerja, serta kebutuhannya akan kebebasan, dapat 
menimbulkan konflik karena tidak mudah menyesuaikan 
diri atau tunduk terhadap tekanan dari orang tua, sekolah, 
atau teman-temannya. Ia juga bias merasa ditolak atau 
kurang dimengerti oleh lingkungannya. 

8. Sikap acuh tak acuh dan malaz, dapat timbul karena 
pengajaran yang diberikan di sekolah kurang mengundang 
tantangan baginya 
Masalah-masalah di atas dapat terjadi karena mereka 

belum mendapat pelayanan pendidikan yang memadai secara tidak 
disadari. Agar terhindar dari masalah-masalah tersebut di atas 
maka siswa berbakat intelektual diberi pelayanan pendidikan yang 
berdiferensiasi (Ward, 1980), yaitu pemberian pengalaman 
pendidikan yang disesuaikan ddengan bakat, minat, kemampuan 
kecerdasan siswa, agar mereka dapat memanifestasikan potensinya 
yang masih latent, yakni sebagaimana ciri-ciri mereka seperti yang 
telah dikemukakan di atas. 

Underachiever adalah prestasi yang ditampilkan secara 
signifikan di bawah potensi prestasi akademiknya. Jonne 
Whitemore mengestimasikan bahwa 70 % dari siswa berbakat 
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tergolong underachiever. Karakteristik siswa berbakat berprestasi 
kurang dikategorikan menjadi tiga tingkat yang berbeda yaitu: 1) 
Karakteristik primer adalah rasa harga diri yang rendah dan 
karakteristik ini merupakan akar dari sebagian besar masalah 
underachievement, 2) Karakteristik sekunder, yaitu perilaku yang 
menghindari bidang akademik dan menghasilkan, 3) Karakteristik 
tersier, yaitu kebiasaan belajar yang buruk, keterampilan yang 
tidak dikuasai masalah sosial, dan disiplin.  

Oleh karena itu, permasalahan underachiever ini dapat 
diatasi jika anak berbakat memiliki keterampilan dan kecerdasan 
emosional, yaitu mengenali emosi diri, mengelola emosi dan 
memotivasi diri sendiri. Adapun permasalahan sosialnya dimana 
anak bernakat terkadang mengalami kesulitan bergaul dengan 
orang lain dan terkadang cenderung terkucilkan, akan dapat diatasi 
jika ia memiliki keterampilan berempati dan membina hubungan. 

Faktor-faktor yang menyebabkan siswa berbakat 
intelektual tidak berhasil menampilkan prestasi sesuai dengan 
potensi yang dimilikinya, antara lain lingkungan sekolah 
lingkungan rumah dan faktor lainnya, yaitu; 
1. Faktor Sekolah 

a.  Apabila lingkungan sekolah tidak mendukung atau 
memberikan nilai tinggi pada keberhasilan akademik 

b.  Kurikulum mungkin saja tidak cocok untuk anak yang 
cerdas 

c.  Lingkungan kelas kaku atau otoritarian 
d.  Penghargaan tidak dibuat untuk perbedaan individual 
e.  Gaya belajar siswa tidak cocok dengan gaya mengajar guru 

2. Faktor Rumah 
a.  Belajar tidak dinilai tinggi atau didukung dan prestasi tidak 

diberi imbalan 
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b.  Tidak adanya sifat positif orang tua terhadap karier mereka 
sendiri. 

c.  Orang tua bersikap dominan dan terlalu menuntut anak. 
d. Prestasi anak menjadi ancaman bagi kebutuhan orang tua 

akan superioritas 
e.  Perebutan kekuasaan di dalam keluarga. 
f.  Status sosial ekonomi dan pendidikan orang tua rendah 
g.  Keluarga mengalami disfungsi 

3. Adanya Perbedaan Budaya 
4. Faktor-faktor Lainnya 

a.  Terjadinya gangguan belajar, kondisi tidak mampu, atau 
gangguan emosional. 

b.  Faktor-faktor kepribadian seperti perfectionism, terlalu 
sensitif, tidak berdaya guna dalam keterampilan sosial. 

c.  Perhatian yang berlebihan 
d.  Malu, rendah diri tidak percaya diri karena berbeda dari 

siswa lainnya. 
Penanggulangan Siswa Berbakat Akademik yang 

Underachiever yakni; 1) Sangat bergantung pada faktor 
penyebabnya, 2) Tugas utama sekolah adalah menciptakan suatu 
lingkungan yang dapat memperkuat belajar kreatif, 3) Semakin dini 
masalahnya dideteksi, semakin mudah menanganinya, misalnya 
oleh konselor sekolah, psikolog untuk mengatasinya, 4) Instruksi 
yang sesuai dengan kebutuhan individual mereka, 5) Kehidupan 
siswa yang tergolong underachiever perlu diberi kendali, 6) 
Mencari solusi dan tidak menyalahkan orang lain. 
D. Kreativitas dan Anak Berbakat Intelektual 

Guilford berpendapat bahwa ada enam unsur yang menjadi 
ciri kemampuan kreativitas sebagai berpikir divergen, yaitu 
kelancaran berpikir (fluency of thinking), keluwesan berpikir 
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(flexibility of thinking), keaslian gagasan (originality), kepekaan 
terhadap masalah (sensitivity of problem), susunan baru 
(redefinition), dan keterperincian (elaboration) (Clark, 1983). 
Kelancaran berpikir adalah kemampuan memberikan lebih dari 
satu jawaban atau cara penyelesaian terhadap suatu masalah. 
Kelancaran berpikir adalah kemampuan untuk memberikan 
jawaban atau cara yang bervariasi dan melihat suatu masalah dari 
sudut yang berbeda-beda. Keaslian gagasan adalah kemampuan 
untuk memberikan jawaban yang asli basil proses berpikirnya 
sehingga terlihat dari jawaban-jawabannya berbeda dari yang 
sudah ada. Kepekaan terhadap masalah menunjukkan ketajaman 
seseorang dalam memahami masalah yang ada dan berusaha 
menemukan masalah dengan benar, serta menyelesaikan masalah 
atau menjawab tugas sesuai dengan kualitas yang telah ditentukan. 
Susunan baru merupakan kemampuan membuat definisi baru atau 
susunan baru yang lebih baik, Sedangkan keterperincian 
merupakan kemampuan memberikan jawaban dan 
menguraikannya menjadi detail-detail yang lebih terperinci. 

Dengan kata lain bahwa pribadi kreatif memiliki dua ciri 
khusus yaitu bakat kreatif dan sikap kreatif. Bakat kreatif kreatif 
adalah kepekaan terhadap masalah, kelancaran dan keluwesan 
dalam berpikir, elaborasi, dan orisinalitas. Semakin tinggi 
kepekaan terhadap masalah, semakin besar peluangnya untuk dapat 
menemukan cara dalam mengatasi masalah tersebut. Kelancaran 
berpikir adalah kecepatan seseorang dalam menghasilkan banyak 
gagasan, sedangkan keluwesan berpikir adalah keanekaragaman 
gagasan. Elaborasi adalah kemampuan untuk menyempurnakan 
suatu gagasan dengan menambahkan detaildetail yang akan 
membuatnya semakin bermutu. Orisinalitas adalah keunikan dari 
gagasan, sesuatu yang tak terpikirkan oleh orang lain.  
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Sikap kreatif adalah rasa ingin tahu, kesediaan untuk 
bekerja keras dan dalam waktu yang panjang, terbuka pada 
pengalaman baru dan luar biasa, bebas dalam ekspresi, percaya 
diri, bebas dari penilaian, dan kesediaan untuk mengambil risiko 
yang diperhitungkan. Sikap kreatif ini terutama merupakan sesuatu 
yang dipelajari dari pengalaman sepanjang hidup. 

Empat tahapan dalam proses kreatif yaitu persiapan, 
inkubasi iluminasi, dan verifikasi: 
1.  Persiapan meliputi persiapan jangka panjang dan jangka 

pendek. Persiapan jangka panjang berlangsung sepanjang 
hidup seseorang, sejak masih kecil sampai saat ia 
menggunakannya. Persiapan jangka pendek adalah saat 
seseorang mempelajari masalah yang dihadapinya dari 
berbagai sudut. 

2. Untuk menyelesaikan persoalan sangat sulit bagi seseorang perlu 
beristirahat untuk menyegarkan diri, ini disebut inkubasi. 
Misalnya dengan cara tidur, bermain, jalan-jalan ataupun 
mengerjakan pekerjaan yang lain. 

3.  Pada saat berinkubasi gagasan cemerlang muncul. Ini adalah 
tahap iluminasi. Hal ini terjadi karena terjadi hubungan antara 
dua hal yang berbeda dalam gudang ingatan seseorang yang 
sebelumnya belum berkaitan. 

4.  Tahap verifikasi, penemuan tadi diuji kembali untuk 
membuktikan kebenarannya. 

Pada dasarnya, kreativitas merupakan suatu kualitas yang 
diperlukan untuk menghasilkan gagasan orisinal dalam bidang apa 
saja. Keberanian adalah kualitas pikiran untuk menghadapi 
hambatan dan bahaya dengan tenag dan teguh. Sedangkan 
kepedulian-kepedulian adalah kualitas pikiran untuk berbelas asih, 
peduli, atau berminat pada orang atau hal-hal lain di luar dirinya. 
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Keberanian merupakan bagian dari sikap kreatif yang menentukan 
munculnya produk kreatif. Kurangnya keberanian disebabkan 
mereka sangat peduli dan ingin berlaku adil kepada semua pihak 
karena mereka cukup cerdas untuk melihat implikasi dari sebuah 
masalah, dan ingin mempertimbangkan semua hal.  

Hal yang dapat menjadi penghambat kreativitas, Amabile 
(dalam Munandar, 1999) menyebutkan ada empat hal penghambat 
kreativitas yang dapat mematikan kreativitas, yaitu evaluasi, 
hadiah, persaingan (kompetisi), dan lingkungan yang membatasi. 
Tunda pemberian evaluasi pada anak. Biarkan anak merasa bebas 
dalam berkreativitas. Hadiah dapat menghilangkan motivasi 
intrinsik. Persaingan/lpmpetetisi bisa menurunkan kreativitas, 
terutama karena kompetisi ini mengandung penilaian dan hadiah. 
Pemaksaan dan lingkungan yang membatasi juga mematikan 
kreativitas. 

Agar kreativitas dapat tumbuh dan berguna bagi banyak 
orang, perlu diperhatikan pada pengembangan keberanian dan 
kepedulian. Keberanian dapat ditumbuhkan dengan membantu 
siswa untuk menghadapi, mengambil pelajaran, dan mengatasi 
kegagalannya. Kegagalan dipandang sebagai kesalahan dalam 
strategi ataupun usaha yang kurang, bukan karena kemampuan 
yang kurang. 

Pengertian kreativitas dapat dilihat dari sudut pandang 
individu atau person yang memiliki potensi kreativitas. Manusia 
hidup memiliki fungsi-fungsi dasar sebagai potensi kreativitas, 
yaitu: berpikir, rasa/kemampuan fisik, perasaan, dan intuisi. 
Menurut Clark (1983:32) fungsi-fungsi dasar dalam kehidupan 
manusia akan tumbuh mencapai tingkat paling tinggi, yaitu 
berpikir rasional (rational thinking), emosional atas kesadaran diri 
(high levels of emotional development), bakat dan kemampuan 
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fisik atau mental lebih dari orang lain, (talent, high level of mental, 
and physical development), dan kesadaran tinggi diperoleh dari 
pendobrakan ambang ketidaksadaran (level of consciousness and 
breakthroughs to preconscious or unconscious states) yang akan 
membentuk kreativitas. Berarti kreativitas dapat didefinisikan, 
ditumbuhkan, dan dinilai melalui fungsi-fungsi itu. 

Ada empat fungsi dasar psikologi yang terdapat dalam 
kreativitas antara lain fungsi berfikir, fungsi emosi, fungsi 
psikotalent, dan fungsi intuitif. Empat fungsi ini bila saling 
terintegrasikan dengan baik dalam kehidupan akan dapat mencapai 
aktualisasi optimal, sehingga pada akhirnya dapat mewujudkan 
suatu kreativitaas keberbakatan. Ciri-ciri yang terdapat pada 
kreativitas keberbakatan yaitu kemampuan di atas rata-rata (well 
above average), komitmen terhadap tugas, dan memiliki 
kreativitas.  

Siswa berbakat selalu dikaitkan dengan model Three Rings 
dari Renzulli yang menyatakan bahwa keberbakatan merupakan 
hasil perpaduan dari kemampuan di atas rata-rata kreativitas, dan 
komitmen pada tugas. Renzulli berdasarkan penelitian menemukan 
The Three Ring conception of giftedness (perhatikan gambar 21). 
Setia lingkaran memiliki kelompok yang kurang lebih sama atau 
berhubungan satu sama lain. Lingkaran kedua dan ketiga adalah 
masing-masing komitmen terhadap tugas dan kreativitas. Jadi 
sebenarnya aspek kreativitas sudah inherent dalam konsep tersebut. 
Tiga kelompok cirri keberbakatan tersebut telah menunjukkan 
kreativitas keberbakatan, yang telah diungkapkan oleh pribadi-
pribadi luar biasa dalam mewujudkan hasil karya yang kreatif dan 
produktif. 
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Hubungan antara kreativitas dan inteligensi hanya sampai 
tingkat tertentu. Di atas IQ sekitar 120 kreativitas dan inteligensi 
tampaknya menempuh jalur yang berbeda sehingga dapat 
disimpulkan bahwa sampai tingkat tertentu, intelegensi merupakan 
prasyarat bagi kreativitas. Tes mengukur intelegensi adalah 
kemampuan berpikir konvergen, mencari satu jawaban yang paling 
tepat. Tes yang mengukur kreativitas, mengukur kemampuan 
berpikir divergen, yaitu sebanyakbanyaknya alternatif jawaban 
yang bisa diberikan oleh seseorang. Menurut Benbow dan 
Lubinski, tes-tes inteligensi mengukur kekuatan otak untuk belajar. 

Guna mengembangkan kreativitas anak berbakat 
intelektual, maka diperlukan kesadaran akan pentingnya peranan 
tiga lingkungan pendidikan (keluarga, sekolah dan masyarakat). 
Lingkungan rumah atau orang tua secara langsung mempengaruhi 
bakat dan kreativitas anak. Menurut Amabile (1989) dalam 
munandar56 beberapa faktor yang menentukan yakni ; 

1.  Kebebasan, orang tua yang percaya untuk memberikan 
kebebasan kepada anak cenderung lebih kreatif. Mereka 
tidak otoriterdan tidak terlalu membatasi kegiatan anak. 

2. Respek, orang tua yang menghargai anak sebagai individu, 
percaya akan kemampuan anak, dan menghargai keunikan 
anak. 

3.  Kedekatan emosional yang sedang, anak perlu merasa bahwa 
ia diterimadan disayangi tanpa tergantung kepada orang tua. 

4.  Prestasi, bukan angka. Orang tua anak kreatif menghargai 
prestasi anak, mendorong anak untuk berusaha sebaik-
baiknya, dan tidak menekankan pada untuk mencapai nilai 
tinggi. 

 
56 Munandar (1995), op.cit, p. 92-93 
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5.  Orang tua aktif dan mandiri, sikap orang tua terhadap diri 
sendiri penting karena menjadi model utama bagi anak, 

6. Menghargai kreativitas, anak kreatif mendapat banyak 
dorongan dari orang tua untuk melakukan hal-hal yang 
kreatif. 

Semua orang dewasa dapat menjadi model bagi anak; guru, 
anggota keluarga, teman orang tua, dan lain sebaginya, tetapi 
model yang paling penting adalah orang tua yang kreatif. Adapun 
peranan sekolah dalam mengembangkan kreativitas anak diperoleh 
dari sikap guru dalam pembelajaran yang meningkatkan motivasi 
internal dan prestasi belajar siswa, kelas terbuka dengan struktur 
yang tidak kaku dan memberikan perhatian individual. Strategi 
mengajar yang meningkatkan kreativitas, memperhatikan; 

1. Pemberian penilaian tidak hanya oleh guru, tetapi 
melibatkan siswa. 

2.  Pemberian hadiah sebaiknya yang intangible, dan yang 
berkaitan dengan kegiatan yang sedang diakukan, 

3.   Memberikan kesempatan kepada anak untuk memilih topic 
atau kegiatan belajar sampai batas tertentu (setelah yang 
minimal dipersyaratkan tercapai). 
Peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan 

pendidikan anak berbakat dapat terwujud melalui berbagai bentuk 
kerjasama. Anak dapat mengunjungi beberapa tempat kerja, 
organisasi, dan memperoleh pelatihan. Program luar sekolah dapat 
membantu memenuhi kebutuhan kognitif (mengembangkan 
keterampilan berpikir), afektif (berkomunikasi dengan teman 
sebaya atau orang dewasa yang kreatif), dan generative 
(menemukan cara-cara baru untuk memecahkan masalah) anak 
berbakat. Peran serta masyarakat untuk memupuk bakat dan talenta 
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siswa berbakat dalam berbagai bidang degan menyelenggarakan 
kursus, pelatihan, sangar dan sebagainya. 

Bertolak dari uraian terdahulu tentang kreativitas dan anak 
berbakat, maka pengembangan kreativitas bertitik tolak dari 
karakteristik kreativitasyang perlu dipupuk pada siswa yang 
meliputi ranak kognitif, afektif dan psikomotor. Motivasi internal 
ditumbuhkan dengan memperhatikan bakat dan kreativitas 
individu, menciptakan iklim yang menjamin keamanan dan 
kebebasan psikologi untuk ungkapan kreatif siswa di lingkungan 
rumah, sekolah dan masyarakat. Pembelajaran di sekolah, kegiatan 
di rumah dan di luar sekolah memungkinkan anak untuk bersibuk 
diri secara kratif, antar lain dengan mendirikan sanggart kreativitas 
dan pusat belajar kreatif secara merata.   
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III 

PROGRAM  
PERCEPATAN BELAJAR 

 
Tujuan pendidikan pada umumnya adalah 

menyediakan lingkungan yang memungkinkan peserta didik 
mengembangkan potensi kecerdasan dan bakatnya secara 
optimal, meningkatkan mutu kehidupan dan martabat, baik 
sebagai individu maupun sebagai anggota masyarakat. 
Dengan kata lain pendidikan berfungsi sebagai sarana 
pemberdayaan individu dan masyarakat guna menghadapi 
masa depan.  

Undang-undang Nomor 2 tahun 1989 tentang Sistem 
Pendidikan Nasional menyebutkan bahwa; ”Warga negara 
yang memiliki kemampuan dan kecerdasan luar biasa berhak 
memperoleh perhatian khusus” (pasal 8 ayat 2). Demikian 
juga Undang Undang Nomor 20 Tahun 2003 kembali 
menegaskan bahwa: “Warga Negara yang memiliki potensi 
kecerdasan dan bakat istimewa berhak memperoleh 
pendidikan khusus” (pasal 5 ayat 4). 

Ditegaskan kembali secara eksplisit dinyatakan pada 
pasal 24, yaitu  “setiap peserta didik pada satuan pendidikan 
mempunyai hak-hak sebagai berikut; Ayat (1) mendapat 
perlakuan sesuai dengan bakat, minat, dan kemampuannya,  
Ayat (2) mengikuti program pendidikan yang bersangkuta 
atas dasar pendidikan berkelanjua, baik untuk 
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mengembangkan kemampuan diri, maupun untuk 
memperoleh engakuan tingkat pendidikan tertentu yang telah 
diberlakukan, Ayat (6) menyelesaikan program pendidikan 
leih awal dari waktu yang telah ditentukan”. 

Amanat terseut ditindaklanjuti dengan PP Nomor 28 
tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar dan Kep. Mendikbud 
nomor 0487/U/1992 untuk Sekolah Dasar. Dalam Kep. 
Mendikbud tersebut, pasal 15 ayat (2) menyatakan bahwa 
“pelayanan pendidikan bagi siswa yang memiliki bakat 
istimewa dan kecerdasan luar biasa dapat melalui jalur 
pendidikan sekolah dengan menyelenggarakan program 
percepatan, dengan ketentuan telah mengikuti pendidikan SD 
sekurang-kurangnnya lima tahun”. 

Untuk SLTP ditindaklanjuti dengan Kep. Mendikbud 
Nomor 054/U/1993. Kep. Mendikbud pasal 16 ayat (1) 
menyebutkan bahwa “siswa yang menmiliki bakat istimewa 
dan kecerdasan luar biasa dapat menyelesaikan program 
belajar lebih awal dari waktu yang telah ditentukan, dengan 
ketentuan telah mengikuti pendidkan SLTP sekurang-
kurangnya dua tahun”. 

Sementara itu, khusus pendidikan menengah, diatur 
dalam PP Nomor 29 tahin 1990 yang ditindaklanjuti dengan 
Kep. Mendikbud Nomor 08\489/U/1992 untuk SMU. Dalam 
Mendikbud tersebut, pasal 16 ayat (1) menyebutkan bahwa 
“siswa yang memiliki bakat istimewa dan kecerdasan luar 
biasa dapat menyelesaikan program belajar lebih awal dari 



KECERDASAN EMOSIONAL SISWA BERBAKAT INTELEKTUAL 
 

 75 

wakti yang telah ditentukan, dengan ketentuan telah 
mengikuti pendidikan SMU sekurang-kurangnya dua tahun”. 

Tingkat keseriusan pemerintah tampak dalam 
pemberian pelayana pendidikan anak berbakat yang selalu 
dituangkan dalam setiap GBHN periode lima tahunan. Dalam 
GBHN tahun 1998 dinyatakan bahwa “peserta didik yang 
memiliki tingkat kecerdasan luar biasa mendapat perhatian 
dan pelajaran lebih khusus agar dapat dipacu perkembangan 
prestasi dan bakatnya tanpa mengabaikan potensi peserta 
didik lainnya”. 

Bertolak dari amanat-amanat itu, Menteri Pendidikan 
Nasional pada Rakernas tahun 2000, yang bertepatan dengan 
hari perndidikan Nasional, mencanangkan program 
percepatan belajar untuk SD, SLTP, dan SMU dengan 
merintis berbagai upaya untuk menyediakan program 
pelayanan khusus bagi anak yang memiliki potensi 
kecerdasan dan bakat khusus, seperti pada tahun 1994 
mengembangkan Sekolah Unggul (schools of excellence) dan 
pada tahun 1998/1999 terdapat dua sekolah swasta di DKI 
Jakarta dan satu sekolah di Jawa Barat melakukan ujicoba 
pelayanan pendidikan bagi anak yang memiliki potensi 
kecerdasan dan bakat istimewa dalam bentuk program 
percepatan belajar (acceleration), yang mendapat arahan dari 
Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah.  

Pada tahun 2000 program yang dimaksud 
dicanangkan oleh Menteri Pendidikan Nasional pada 
Rakernas Depdiknas menjadi Program pendidikan nasional. 
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Melalui Dirjen Dikdasmen, mendiknas menyampaikan Surat 
Keputusan (SK) Penetapan Sekolah Penyelenggara 
Percepatan Belajar kepada 11 (sebelas) sekolah yakni 1 
(satu), 5 (lima) SLTP dan 5 (lima) SMU di DKI Jakarta dan 
Jawa Barat. Kemudian pada tahun 2001/2002 diputuskan 
penetapan kebijakan pendiseminasian program percepatan 
belajar pada beberapa sekolah di beberapa propinsi di 
Indonesia. Pengertian potensi kecerdasan dan bakat istimewa 
dalam program percepatan belajar ini dibatasi hanya pada 
kemampuan intelektual umum saja. Pada bab ini akan dibahas 
definisi akselerasi, Panduan Penyelenggaraan, manfaat 
akselerasi dan kelemahan program akselerasi. 

A. Definisi Akselerasi 
Dalam program percepatan belajar untuk SD, SMP, 

dan SMA yang dicanangkan oleh pemerintah pada tahun 
2000, akselerasi didefinisikan sebagai salah satu bentuk 
pelayanan pendidikan yang diberikan bagi siswa dengan 
kecerdasan dan kemampuan luar biasa untuk dapat 
menyelesaikan pendidikan lebih awal dari waktu yang telah 
ditentukan. Pressey (1949) memaknai akselerasi sebagai 
suatu kemajuan yang diperoleh dalam program pengajaran, 
pada waktu yang lebih cepat atau usia yang usia yang lebih 
muda daripada yang konvesional. 

Menurut Reni & Hawadi (2004) ada tiga catatan dari 
definisi di atas. Pertama, perlu adanya kemantapan eksistensi 
dari satu kumpulan materi, tugas, keterampilan, dan 
persyaratan pengetahuan dari setiap jenjang pengajaran. 
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Kedua, mempersyaratkan adanya kecepatan dari kemajuan 
yang diinginkan dan spesifik, melalui kurikulum yang cocok 
untuk semua siswa. Ketiga, adanya dugaan bila dibandingkan 
dengan usia teman sebaya, siswa yang cerdas akan mampu 
lebih cepat melaju melalui suatu program pengajaran yang 
standar. 

Selanjutnya Colangelo (1991) 1 menyebutkan bahwa 
istilah akselerasi menunjuk pada pelayanan yang diberikan 
(service delivery) yakni siswa meloncat kelas dan mengikuti 
pelajaran tertentu pada kelas di atasnya dan Sebagai model 
kurikulum, berarti mempercepat bahan ajar dari yang 
seharusnya dikuasai oleh siswa saat itu. Dalam hal ini, 
akselerasi dapat dilakukan dalam kelas reguler, ruang 
sumber, ataupun kelas khusus dan bentuk kelas reguler, ruang 
sumber, ataupun kelas khusus dan bentuk akselerasi yang 
diambil bisa telescoping dan siswa dapat menyelesaikan dua 
tahun atau lebih kegiatan belajarnya menjadi satu tahun atau 
dengan cara self-paced studies, yaitu siswa mengatur 
kecepatan belajarnya sendiri  

Calanglo mengingatkan bahwa: akselerasi sebagai 
model pelayanan, gagal dalam memenuhi kurikulum 
deferensiasi bagi anak berbakat. Sebagai model kurikulum, 
akselerasi akan 

 
1 Reni-Akbar Hawadi, Akselerasi, A-Z Informasi Program 

Percepatan belajar dan Anak berbakat Intelektual (Jakarta: Grasindo, 
2004), p. 59. 
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membuat anak berbakat menguasai banyak isi pelajaran 
dalam waktu yang sedikit. Anak-anak ini dapat menguasai 
bahan ajar secara cepat dan merasa bahagia atas prestasi yang 
dicapainya, di samping segi ekonomis. Secara umum, bentuk 
akselerasi telescoping menimbulkan masalah pada pihak 
sekolah sebagai penyelenggara dan guru, terutama dari sisi 
keterampilan dan manajemen waktu. 

Ada beberapa pengertian mengenai program 
akselerasi antara lain sebagai berikut; 
1. Program Akselerasi adalah program pelayanan yang 

diberikan kepada siswa dengan ingkat keberbakatan 
tinggi agar dapat menyelesaikan masa belajarnya lebih 
cepat dari siswa yang lain (program reguler). 

2. Pengembangan program pendidikan bagi siswa berbakat 
didasarkan pada prinsip utama, yaitu akselerasi dan 
eskalasi. 
a. Istilah akselerasi dalam program ini menunjuk pada 

pengertian akselerasi dalam cakupan kurikulum dan 
program, yang berarti meningkatkan kecepatan 
waktu dalam menguasai materi yang dipelajari, yang 
dilakukan pada kelas khusus. Sisa yang seharusnya 
menyelesaikan studi SLTP/SMU dalam tiga tahun 
dipogram untuk dapat menyelesaikan materi 
kurikulum (yang telah didiferensiasi) dalam waktu 
dua tahun. 

b. Istilah eskalasi menunjuk pada penanjakan 
kehidupan mental melalui berbagai program 



KECERDASAN EMOSIONAL SISWA BERBAKAT INTELEKTUAL 
 

 79 

pengayaan materi. Dalam program ini, bentuk yag 
diambil adalah pengayaaan kurikulum dalam arti 
pemberian pengalaman belajar yang lebi berarti dan 
mendalam dalam mata pelajaran atau latihan 
tertentu. 

Dengan demikian istilah akselerasi menunjukkan 
kepada model layanan pembelajaran maupun kurikulum pada 
program. Sebaliknya, akselerasi dalam cakupan kurikulum 
atau program. Bentuk kurikulum yang disebut telescoping ini, 
mencakup pengertian bahwa anak yang umpamanya 
seharusnya menyelesaikan materi kurikulum dalam waktu 
satu tahun. Telescoping curriculum content menunjukkan 
pada peluang siswa atau peserta latihan tertentu untuk belajar 
sesuai dengan kecepatannya dan adalah contoh dari akselerasi 
kurikulum/program. 

Pengayaan dalam eskalasi dapat dijalankan secara 
horizontal dan vertical. Pengayaan horizontal menunjukkan 
pada pengalaman belajar di tingkat pendidikan yang sama, 
tetapi bersifat lebih luas, sedangkan yang vertical makin 
meningkat dalam kompleksitas. Program pengayaan yang 
beranjak dari konsep eskalasi bermaksud menyajikan 
kurikulum yang lebih dalam dan luas yang dapat diwujudkan 
melalui kurikulum berdiferensiasi. Kedua kegiatan akselerasi 
dan eskalasi pada program tertentu adalah dua jenis orientasi 
yang berbeda.  
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B. Panduan Penyelenggaraan 
Dalam Kepmendikbud 0487/U/1992 untuk Sekolah 

Dasar, SMP dan SMA, pasal 15 ayat (2) menyatakan bahwa: 
Pelayanan pendidikan bagi siswa yang memiliki bakat 
istimewa dan kecerdasan luar biasa dapat melalui jalur 
pendidikan sekolah dengan menyelenggarakan program 
percepatan, dengan ketentuan telah mengikuti pendidikan SD 
sekurang-kurangnya lima tahun. Siswa yang memiliki bakat 
istimewa dan kecerdasan luar biasa dapat menyelesaikan 
program belajar lebih awal dari waktu yang telah ditentukan, 
dengan ketentuan telah mengikuti pendidikan SMP sekurang-
kurangnya dua tahun. Siswa yang memiliki bakat istimewa 
dan kecerdasan luar biasa dapat menyelesaikan program 
belajar lebih awal dari waktu yang telah ditentukan, dan telah 
mengikuti pendidikan SMA sekurangkurangnya dua tahun. 

Implementasi pelayanan pendidikan bagi peserta 
didik yang memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa 
diatur dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan 
Kebudayaan Nomor 0487/U/1992 2  untuk Sekolah Dasar, 
yang dinyatakan dalam pasal 15: 

1. Pelayanan pendidikan bagi siswa yang memiliki 
kemampuan dan kecerdasan luar biasa dapat 

 
2 Departemen Pendidikan Nasional. Pedoman Penyelenggaraan 

Program Percepatan Belajar SD, SMP dan SMA (Jakarta: Dikdasmen, 
2003), p.15. 
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diberikan melalui jalur pendidikan sekolah dan jalur 
pendidikan luar sekolah. 

2. Pelayanan pendidikan bagi siswa yang memiliki bakat 
istimewa dan kecerdasan luar biasa melalui jalur 
pendidikan sekolah dapat diberikan dengan 
menyelenggarakan: 
a. Program Percepatan 
b. Program Khusus 
c. Program Kelas Khusus 
d. Program Pendidikan Khusus 

3. Pelaksanaan Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam 
ayat (1) dan (2) ditetapkan Direktur Jenderal. 
Sedangkan untuk tingkat SMP ditindaklanjuti dengan 

Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor: 
054/U/1993, seperti yang disebutkan dalam  Pasal 15: 

1. Pelayanan pendidikan bagi siswa yang memiliki bakat 
istimewa dan kecerdasan luar biasa dapat diberikan 
melalui jalur pendidikan sekolah, dan jalur 
pendidikan luar sekolah. 

2. Pelayanan pendidikan siswa yang memiliki bakat 
istimewa dan kecerdasan luar biasa melalui jalur 
pendidikan luar sekolah, dapat diberikan dengan 
menyelenggarakan program khusus dan program 
kelas khusus. 

Pasal 16 
1. Siswa yang memiliki bakat istimewa dan kecerdasan 

luar biasa dapat menyelesaikan program belajar lebih 
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awal dari waktu yang telah ditentukan, dengan 
ketentuan telah mengikuti pendidikan di SLTP 
sekurang-kurangnya dua tahun. 

2. Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam 
ayat (1) ditetapkan oleh Direktur Jenderal. 
Demikian juga untuk tingkat Sekolah Menengah Atas 

(SMA) ditindaklanjuti dengan Keputusan Menteri 
Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0489/U/1992, seperti 
dinyatakan dalam Pasal 16; 

1. Siswa yang memiliki bakat istimewa dan kecerdasan 
luar biasa dapat menyelesaikan program belajar lebih 
awal dari waktu yang telah ditentukan, dengan 
ketentuan telah mengikuti pendidikan di SMU 
sekurang-kurangnya dua tahun. 

2. Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam 
ayat (1) ditetapkan oleh Direktur Jenderal. 
 
Dari segi kuantitas, peserta didik yang memiliki 

kemampuan dan kecerdasan luar biasa berkisar antara 2%-5% 
dari seluruh peserta didik yang ada (Balitbang Dikbud, 1994). 
Sementara itu, untuk SMU mencapai 8%. Namun secara 
kualitas, kelompok kecil ini memberikan kontribusi yang 
sangat berarti terhadap upaya pencapaian tujuan 
pembangunan nasional. 

Jumlah peserta didik pada satuan SD, SLTP, SMU negeri 
dan swasta d ndonesia sangat besar, yaitu 36.075.608 orang 
(data persekolaan tahun 1999/2000). Jika diambil persentase 
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terendah, misalnya 2% dari jumlah tersebut digolongkan 
sebagai anak berbakat, sebanyak kurang lebih 770.000 orang 
anak berpotensi menjadi aset negara terpenting. Sesuai 
dengan iklim demokratisasi yang tengah berkembang di 
Indonesia, layanan endidikan bagi anak berbakat un perlu 
mendapatkan perhatian yang proporsional. Kapasitas 
intelektual mereka yang tinggi dan ciri-ciri kepribadian yang 
dimilikinya tidak sama dengan anak yang memiliki kategori 
rata-rata/normal. 

Keberbakatan mencakup spektrum yang cukup luas, 
sementara saat ini yang diakomodasi baru keberbakatan 
intelektual. Untuk masa depan, pemerintah perlu memikirkan 
model layanan pendidikan lain dalam bidang keberbakatan3. 
Model-model tersebut antara lain sebagai berikut; 
a. Akselerasi Bidang Studi 

Akselerasi bisa hanya untuk satu mata pelajaran yang 
menonjol dan sangat dikuasai siswa. Model pelayanan 
seperti ini disebut akselerasi bidang studi. 
 

b. Mentorship 
Akselerasi tidak harus melayani lima belas orang siswa 
persekolah yang memenuhi persyaratan. Seandainya 
hanya ada satu orang siswa, sekolah harus mampu 

 
3 Indra Djati Sidi, Anak Berbakat Intelektual dalam perspektif 

masa Depan dalam Reni-Akbar Hawadi (2004), p. 15-16. 
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melayani karena hal tersebut memang terkait dengan hak 
asasi siswa sebagai individu. Model pelayanan ini dikenal 
dengan mentorship atau yang dikenal self paced 
instruction.  

c. Sistem Kredit  
Teknik pelayanan akselerasi juga biasa dilakukan secara 
sistem kredit. Semua tipe layanan akselerasi di atas hanya 
mungkin bisa diakukan setelah sekolah mengenal 
pentingnya layanan pendidikan bagi anak berbakat ini.  

d. Pengayaan Materi pada Mata Pelajaran Tertentu 
Jika akselerasi membuat anak dalam satu kelas bersifat 
khusus dan eksluif, bisa dibuat dengan cara pull out 
program, yaitu hanya pada hari tertentu saja, atau pada 
mata pelajaran tertentu saja pengayaan diberikan pada 
siswa. Selebihnya siswa berada dalam satu kelas dengan 
anak lainnya. 

e. Kelas Super Saturday 
Pelayanan belajar bagi anak berbakat dalam bentuk kelas 
super Saturday, yaitu pengayaan materi yang dilakukan 
setiap hari Sabtu dalam berbagai bidang di luar mata 
pelajaran yang diberika, misalnya tentnag kelautan, 
psikologi, meteorologi, penulisan kreatif, dan 
penyutradaraan. Hal ini juga menarik karena membuat 
anak tidak jenuh karena hanya terkonsentrasi dengan 
masalah pelajaran yang merangsang aspek kognitifnya 
saja. Peran ini bisa diambil oleh Lembaga Swadaya 
Masyarakat (LSM), seperti Inagate Center (Indonesia 
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Gifted and Talented Education Centre), yang di dalamnya 
ada berbagai individu dari latar belakang disiplin ilmu 
yang berbeda dan ingin melakukan kegiatan khusus 
pengayaan dari berbagai jenis keberbakatan. 

f. Pendirian Pusat Keberbakatan 
Bidang-bidang bakat lainnya juga tidak kalah penting. 
Untuk itu, pemerintah akan berupaya membangun 
semcam pusat keberbakatan di masa mendatang. 
Lembaga ini akan mewadahi dan memberikan pelayanan 
terhadap anak berbakat kesenian, berbakat kebudayaan, 
berbakat olahraga, dan lain-lain termasuk berbakat 
intelektual. Lembaga ini berlokasi di tiga wilayah, yakni 
Indonesia bagian Timur, Tengah, dan Barat.  

g. Sertifikasi bagi Guru Pengajar Gifted 
Hal lain yang menjadi perhatian pemerintah ke depan 
adalah masalah kependidikan bagi guru. Di Amerika 
Serikat, guru yang mengajar bersertifikat khusus bagi 
gifted. Sertifikasi ini penting untuk menjaga kualitas 
layanan pendidikan, jangan sampai gur yang mengajar 
tingkat kemampuan intelektualnya kalah dengan siswa. 
Guru juga harus dipacu untuk terus belajar, bahkan 
sampai meraih gelar strata 3 (Doktor). Di Amerika 
Serikat, guru yang mengajar untuk kelas anak berbakat 
sudah dikembangkan. 

Menurut Felhusen, Proctor, dan Black (1986) 
akselerasi diberikan untuk memelihara minat siswa terhadap 
sekolah mendorong siswa agar mencapai prestasi akademis 
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yang baik dan untuk menyelesaikan pendidikan dalam tingkat 
yang lebih tinggi bagi keuntungan dirinya ataupun 
masyarakat. Beberapa panduan agar program akselerasi 
tercapai secara memadai adalah sebagai berikut: 

a.  Dilakukan evaluasi psikologi yang komprehensif 
untuk mengetahui berfungsinya kemampuan 
intelektual dan kepribadian siswa, di samping tingkat 
penguasaan akademiknya.  

b. Dibutuhkan IQ di atas 125 bagi siswa yang kurang 
menunjukkan prestasi akademiknya. 

c.  Bebas dari problem emosional dan sosial, yang 
ditunjukkan dengan adanya persistensi dan motivasi  
dalam derajat yang tinggi. 

d.   Memiliki fisik sehat 
e.  Tidak ada tekanan dari orang tua, tetapi atas kemauan 

anak sendiri 
f. Guru memiliki sikap positif terhadap siswa akseleran 
g. Guru comcern terhadap kematangan sosial emosional 

siswa, yang dibuktikan dari masukanorang tua dan 
psikolog 

h.  Sebaiknya dilakukan pada awal tahun ajaran dan 
didukung pada pertengahan tahun ajaran 

i.  Ada masa percobaan selama enam minggu yang 
diikuti dengan pelayanan konseling 

1. Tujuan Program Percepatan Belajar 
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Ada dua tujuan yang mendasari dikembangkannya 
program percepatan belajar bagi peserta didik yang memiliki 
potensi kecerdasan dan bakat istimewa: 

a) Tujuan Umum 
1) Memenuhi kebutuhan peserta didik yang 

memiliki karakteristik spesifik dari segi 
perkembangan kognitif dan afektifnya.  

2) Memenuhi hak asasi peserta didik yang sesuai 
dengan kebutuhan pendidikan bagi dirinya 
sendiri.  

3) Memenuhi minat intelektual dan perspektif masa 
depan peserta didik.  

4) Memenuhi kebutuhan aktualisasi diri peserta 
didik.  

5) Menimbang peran peserta didik sebagai aset 
masyarakat dan kebutuhan masyarakat untuk 
pengisian peran.  

6) Menyiapkan peserta didik sebagai pemimpin 
masa depan.  

b) Tujuan Khusus 
1) Memberikan penghargaan untuk dapat 

menyelesaikan program pendidikan secara lebih 
cepat sesuai dengan potensinya.  

2) Meningkatkan efisiensi dan efektifitas proses 
pembelajaran peserta didik.  
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3) Mencegah rasa bosan terhadap iklim kelas yang 
kurang mendukung berkembangnya potensi 
keunggulan peserta didik secara optimal.  

4) Memacu mutu siswa untuk peningkatan 
kecerdasan spiritual, intelektual, dan 
emosionalnya secara berimbang.  

2.  Bentuk Penyelenggaraan Program Percepatan 
Belajar 

 Ditinjau dari bentuk penyelenggaraannya dapat 
dibedakan menjadi (Clark, 1983): 

a. Kelas Reguler, dimana siswa yang memiliki potensi 
kecerdasan dan bakat istimewa tetap berada bersama-
sama dengan siswa lainnya dikelas regular (model 
inklusif); bentuk penyelenggaraan pada kelas reguler 
dapat dilakukan dengan model sebagai berikut : 
1) Kelas reguler dengan kelompok (cluster) 

Siswa yang memiliki potensi kecerdasan dan bakat 
istimewa belajar bersama siswa laim (normal) di kelas 
reguler dalam kelompok khusus. 

2) Kelas reguler dengan pull out 
Siswa yang memiliki potensi kecerdasan dan bakat 
istimewa belajar bersama siswa lain (normal) dikelas 
reguler namun dalam waktu-waktu tertentu ditarik 
dari kelas reguler ke ruang sumber (ruang khusus) 
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untuk belajar mandiri, belajar kelompok, dan/atau 
belajar dengan guru pembimbing khusus. 

3) Kelas reguler dengan cluster dan pull out 
Siswa yang memiliki potensi kecerdasan dan bakat 
istimewa belajar bersama siswa lain (normal) di kelas 
reguler dalam kelompok khusus, dan waktu-waktu 
tertentu ditarik dari kelas reguler ke ruang sumber 
(ruang khusus) untuk belajar mandiri, belajar 
kelompok, dan/atau belajar dengan  guru pembimbing 
khusus. 

b. Kelas Khusus, di mana siswa yang memiliki potensi 
kecerdasan dan bakat istimewa belajar dalam kelas 
khusus. Dan 

c. Sekolah Khusus, di mana semua siswa yang belajar di 
sekolah ini adalah siswa yang memiliki potensi 
kecerdasan dan bakat istimewa.   

d.  Lama Belajar  
Waktu yang digunakan untuk menyelesaikan 

program belajar bagi siswa yang memiliki potensi 
kecerdasan dan bakat istimewa lebih cepat dibandingkan 
siswa reguler. Pada satuan pendidikan Sekolah Dasar 
(SD), dari 6 (enam) tahun dapat dipercepat menjadi 5 
(lima) tahun. Sedangkan pada satuan pendidikan 
Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Sekolah 
Menengah Atas (SMA) masing-masing dari 3 (tiga) 
tahun dapat dipercaya menjadi 2 (dua) tahun. 

e. Standar Kualifikasi 
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Standar kualifikasi yang di harapkan dapat dihasilkan 
melalui program percepatan belajar adalah peserta didik yang 
memiliki kualifikasi kemampuan berikut ini: 

1.  Kualifikasi perilaku kognitif: daya tangkap cepat 
mudah dan cepat memecahkan masalah, dan kritis. 

2.  Kualifikasi perilaku kognitif: daya tangkap cepat 
mudah dan cepat memecahkan masalah, dan kritis. 

3.  Kualifikasi perilaku keterikatan terhadap tugas: 
tekun, bertanggung jawab, disiplin, kerja keras, 
keteguhan dan daya juang. 

4.  Kualifikasi perilaku kecerdasan emosi: pemahaman 
diri sendiri, pemahaman diri orang lain, pengendalian 
diri, kemandirian, penyesuaian diri, harkat diri dan 
berbudi pekerti. 

5.  Kualifikasi perilaku kecerdasan spiritual: pemahaman 
apa yang harus dilakukan peserta didik untuk 
mencapai kebahagiaan bagi diri sendiri dan orang 
lain. 

Kebijakan pemerintah tahun pelajaran 2001/2002 
adalah pendiseminasian program percepatan belajar yang 
dititkberatkan pada model kelas khusus. Akibatnya, peserta 
didik yang memenuhi persyaratan untuk masuk kelas 
percepatan belajar dikelompokkan dalam satu kelas khusus 
dengan penambahan aktivitas pengayaan belajar, seperti studi 
bahasa asing, studi lapangan, kompetisi akademis, pelayanan 
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masyarakat, ceramah dengan mengundang expert di bidang 
ilmu pengetahuan dan teknologi, dan mengundang tokoh 
masyarakat setempat. 

 
f. Kurikulum 

Kurikulum program percepatan belajar adalah 
kurikulum nasional dan muatan lokal, yang dimodifikasi 
dengan penekanan pada materi esensial dan dikembangkan 
melalui sistem pembelajaran yang dapat memacu dan 
mewadahi integrasi antara pengembangan spiritual, logika, 
etika, dan estetika, serta dapat mengembangkan kemampuan 
berpikir holistik, kreatif, sistemik dan sistematis, linear, dan 
konvergen, untuk memenuhi tuntutan masa kini dan masa 
mendatang. 

Kurikulum program percepatan belajar 
dikembangkan secara berdeferensiasi, mencakup empat 
dimensi yang satu bagian dengan lainnya tidak dapat dilihat 
terlepas seperti tersebut berikut ini : 

1) Dimensi umum 

Bagian kurikulum yang merupakan kurikulum inti 
yang memberikan keterampilan dasar, pengetahuan, 
pemahaman, nilai, dan sikap yang memungkinkan peserta 
didik berfungsi sesuai dengan tuntutan masyarakat atau 
tuntutan jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Kurikulum inti 
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merupakan kurikulum dasar yang diberikan pula kepada 
peserta didik lain dalam jenjang pendidikan tersebut. 

b) Dimensi diferensiasi 

Bagian kurikulum yang berkaitan erat dengan ciri 
khas perkembangan peserta didik yang memiliki potensi 
kecerdasan dan bakat istimewa, yang merupakan program 
khusus dan pilihan terhadap bidang studi tertentu. Peserta 
didik memilih bidang studi yang diminatinya untuk diketahui 
lebih meluas dan mendalam. 

c) Dimensi non-akademis 

Bagian kurikulum yang memberi kesempatan pada 
peserta didik untuk belajar di luar kegiatan sekolah formal 
dengan cara melalui media lain seperti belajar melalui media 
lain seperti belajar melalui radio, televisi, internet, CD-ROM, 
wawancara pakar, kunjungan ke musim, dan sebagainya. 

d) Dimensi suasana belajar 

Pengalaman belajar yang dijabarkan dari lingkungan 
keluarga dan sekolah. Iklim akademis, sistem pemberian 
ganjaran dan hukuman, hubungan antarpeserta didik, antara 
guru dan peserta didik, antara guru dan orang tua peserta 
didik, merupakan unsur-unsur yang menentukan dalam 
lingkungan belajar. 
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Kurikulum berdeferensiasi yang dikembangkan untuk 
memenuhi kebetuhan pendidikan peserta didik yang memilki 
potensi kecerdasan dan bakat istimewa dengan cara 
memberikan pengalaman belajar yang berbeda daam arti 
kedalaman, keluasan, percepatan, maupun dalam jenisnya. 
Jadi perubahan kurikulum itu dapat terwujud dalam berbagai 
bentuk berikut ini : 

1) Perubahan bersifat vertikal, dimana peserta didik 
diperkenalkan pada isi kurikulum tertentu yang 
tidak diperoleh teman-temannya di kelas reguler. 

2) Perubahan bersifat horizontal, berupa penyajian 
materi dengan keluasan, kedalaman, dan 
intensitas yang lebih ditingkatkan daripada 
biasanya. Di sini kurikulum disesuaikan dengan 
tingkat berpikir abstrak yang lebih tinggi, 
konseptualisasi lebih meluas, dan peningkatan 
kreativitas. 

3) Pengalaman belajar yang baru, yang tidak ada 
dalam kurikulum umum, misalnya pada tingkat 
SMA diberikan pelajaran seperti: ilmu kelautan, 
metodologi penelitian, psikologi social, ilmu 
politik, ilmu hukum, dan sebagainya. 

Pengalaman belajar berdasarkan keterlibatan 
masyarakat sekelilingnya (community based experiental 
learning). Di sini kegiatan belajar siswa program percepatan 
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belajar akan melibatkan dan mengutungkan masyarakat 
sekelilingnya. Sekolah melakukan kerjasama dengan 
berbagai lembaga / instansi pemerintah atau swasta yang ada 
di daerah tersebut. 

Dalam pelaksnaannya program kegiatan belajar dapat 
dilakukan secara tatap muka dengan guru pembina, pakar lain 
atau belajar sendiri berdasarkan bahan yang diberikan guru 
pembina atau yang dipilih sendiri, atau berdasarkan modul 
pemerkayaan. 

Struktur program (jumlah jam setiap mata pelajaran) 
sama dengan kelas reguler, hanya perbedaannya terletak pada 
waktu penyelesaian kurikulum tersebut lebih dipercepat 
daripada kelas reguler. Percepatan tersebut didasarkan 
kepada kemampuan siswa dalam memahami isi kurikulum 
dan mengefektifkan sistem pembelajaran dengan mengurangi 
pembahasan materi-materi yang tidak esensial. 

Guru yang mengajar pada program percepatan belajar 
pada dasarnya sama dengan guru yang mengajar pada 
program reguler, hanya saja dipilih yang memiliki 
kemampuan, sikap, dan keterampilan terbaik diantara guru 
yang ada (the best of the best). Berikut ini adalah beberapa 
persyaratan bagi guru anak berbakat: 

1. Memiliki pengetahuan tentang sifat dan kebutuhan 
anak berbakat.  

2. Memiliki keterampilan dalam mengembangkan 
kemampuan berpikir tingkat tinggi.  
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3. Memiliki pengetahuan tentang kebutuhan afektif dan 
kognitif anak berbakat. 
Memiliki kemampuan untuk mengembangkan 
pemecahan masalah secara kreatif.  

4. Memiliki kemampuan untuk mengembangkan bahan 
ajar untuk anak berbakat.  

5. Memiliki kemampuan untuk menggunakan strategi 
mengajar perorangan.  

6. Memiliki kemampuan untuk menunjukkan teknik 
mengajar yang sesuai.  

7. Memiliki kemampuan untuk membimbing dan 
memberi konseling kepada anak berbakat dan 
orangtuanya.  

8. Memiliki kemampuan untuk melakukan penelitian.  
Pada program percepatan pendekatan kegiatan 

pembelajaran diarahkan kepada terwujudnya proses belajar 
tuntas (mastery learning). Selain itu strategi pembelajaran 
program percepatan belajar diarahkan untuk dapat memacu 
siswa aktif dan kreatif sesuai dengan potensi kecerdasan dan 
bakat masing-masing dengan memperhatikan keselarasan dan 
keseimbangan antara dimensi tujuan pembelajaran, dimensi 
pengembangan kreativitas dan disiplin, dimensi 
pengembangan persaingan dan kerjasama, dimensi 
pengembangan kemampuan holistic dan kemampuan berpikir 
elaborasi, dimensi. 

3. Kebijakan Teknis Pembinaan  
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Secara umum, kebijakan pembinaan sekolah penyelenggara 
program percepatan belajar dapat dikelompokkan dalam dua 
kategori berikut. 
a. Pembinaan yang bersifat Pengaturan dan 
Pengendalian 

1) Pengaturan perizinan 
Permohonana izin penyelenggaraan program 
percepatan belajar ini dilaksanakan atas ide dari tingkat 
bawah (grass root), yaitu sekolah itu sendiri sesuai 
dengan prinsip school based management berikut. 

a)  Sekolah mengajukan permohonan (proposal) 
secara tertulis dilampiri dengan berkas-berkas 
yang menggambarkan keadaan sebenarnya 
(valid) tentang komponen pembelajaran yang 
mendukung penyelenggaraan program 
percepatan belajar. Proposal ini ditujukan pada 
Kepala kantor Wilayah Depdiknas atau Kepala 
Kantor Dinas Pendidikan Nasional Propinsi 
dengan tembusan Kepala Kandep Kab/Kota atau 
Kepala Kadin Diknas Kab/Kota. 

b)  Kanwil Depdiknas/Kadin Diknas Provinsi 
melakukan penelitian dan penyeleksian usulan 
proposal tersebut sesuai dengan ketentuan yang 
telah ditetapkan oleh Depdiknas, yang tertuang 
dalam Pedoman Penyelenggaraan Program 
Percepatan Belajar (SD, SLTP, dan SMU). 
Selanjutnya, sekolah-sekolah yang berhasil lulus 
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dalam seleksi tersebut direkomendasikan untuk 
diusulkan memperoleh Surat Keputusan (SK) 
izin penyelenggaraan Program PErcepatan 
Belajar dari Dirjen Dikdasmen dengan Tembusan 
direktur PLB dan Direktur Satuan Pendidikan 
(TK/SD, SLTP, dan Dikmenum), tergantung 
satuan pendidikan yang mengajukan proposal 
dimaksud. 

c)  Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan 
Menegah, melalui Tim Pengendali Program 
Percepatan Belajar pada Sekolah di LIngkungan 
Pembinaan Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar 
dan Menengah, meneliti berkas usulan dari 
daerah. Apabila hasil penelitian tersebut ternyata 
memenuhi kriteria, Tim Pengendali memberikan 
rekomendasi kepada Dirjen Dikdasmen untuk 
segera menerbitkan SK Izin penyelenggaraan 
Program Percepatan Belajar. 

 
 

2)  Pendataan dan Informasi 
Setiap tahun pelajaran, Direktorat PLB selalu 
meremajakan data individual sekolah penyelnggara 
program akselerasi melalui pengisian instrument. 
Dari hasil pengumpulan dan pencataatan data sekolah 
yang mengajukan proposal dan siap 
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menyelenggarakan izin penyelenggaraan Program 
Percepatan Belajar. 

3)  Kurikulum 
Kurikulum percepatan belajar menggunakan 
kurikulum nasional dan local pengayaan materi 
dengan penekanan pada materi yang esensial dan 
dikembangkan melalui system pembelajaran yang 
dapat memacu dan mewadahi integrasi 
pengembangan spiritual, logika, etika, dan estetika 
serta dapat mengembangkan kemampuan berpikir 
holistic, kreatif, sistemik, linier, dan konvergen untuk 
memenuhi tuntutan masa kini dan masa depan. 
Kurikulum program percepatan belajar 
dikembangkan secara diferensiasi yang mencakup 
empat dimensi dan satu sama lain tak dapat 
dipisahkan.  Dimensi tersebut adalah sebagai berikut; 
a)  Dimensi umum 

Merupakan kurikulum inti yang memberikan 
keterampilan dasar, pengetahuan, pemahaman, 
nilai dan sikap 

b)  Dimensi diferensiasi 
Dimensi ini berkaitan erat dengan cirri khas 
perkembangan peserta didik yang mempunyai 
kemampuan dan kecerdasan luar biasa, yang 
merupakan program khusus dan pilihan terhadap 
bidang studi tertentu.  

c)  Dimensi non-akademis 
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Dimensi ini memberikan kesempatan peserta 
didik untuk belajar di luar kegiatan sekolah 
formal melalui media lain (radio, TV, internet, 
CD-ROM, wawancara denganpakar, kunjungan 
museum). 

d)  Dimensi suasana belajar 
Pengalaman belajar yang dijabarkan dari 
lingkungan keluarga dan sekolah, iklim 
akademis, system ganjaran dan hukuman, 
hubungan antara peserta didik, hubungan peserta 
didik dengan guru, dan lain-lain.  

4.   Evaluasi Belajar 
Pada dasarnya, evaluasi yang dilakukan sama dengan 
yang dilakukan pada program regular, yaitu ulangan 
harian, ulangan umum, ebta/ebtanas, dan rapor yang 
diberikan sesuai dengan kalender pendidikan program 
percepatan. 

a. Supevisi/Monitoring 
Dalam upaya mengetahui tingkat efektivitas dan 
efisiensi hasil pembinaan, baik yang berupa 
pengaturan dan perbedayaan, serta untuk mengetahui 
dampak/benefit dari pemberian bantuan baik fisik 
maupun nonfisik, akanm dilakukan pemantauan ke 
sekolah-sekolah penyelenggara Program Percepatan 
Belajar sekurang-kurangnya setahun sekali. 

 Pada bulan November-Desember 2001, Direktorat 
PLB bersama dengan tim pengendali sekolah 
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penyelenggara Program Percepatan Belajar 
mengadakan pemantauan, misalnya ke sekolah-
sekolah/akselerasi yang bermasalah sebagai bahan 
evaluasi penyelenggara program agar dapat segera 
dicarikan solusinya dan masukan kebijakan ke depan.  

b. Pengendalian dan Evaluasi Penyelenggaraan 
Agar penyelenggaraan Program Percepatan Belajar 
pada sekolah-sekolah dapat berlangsung sesuai 
dengan aturan yang berlaku, efektif, dan efisien, 
sangat diperlukan pengendalian dan evaluasi 
penyelenggaraan. Oleh karena itu, dipandang perlu 
dibentuk Tim Pengendali penyelenggaraan Program 
Percepatan Belajar. 
Tugas tim pengendali adalah sebagai berikut: 
(i) mengumpulkan, menginventarisasi dan 

mengklasifikasi data dan informasi terhadap 
kelembagaan serta struktur pelaksanaan 
pendidikan yang berkaitan dengan kemampuan 
sekolah dalam mengembangkan misinya sebagai 
institusi pengembangan sumber daya manusia 
yang meliputi guru dan siswa; 

(ii) melaksanakan  pengawasan terhadap manajemen 
pendidikan dan sekolah serta anggaran 
pendidikan dalam menyelenggarakan Program 
Percepatan Belajar; 

(iii) mengadakan penelitian, pengembangan, dan 
pengawasan mutu pendidikan; 
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(iv) mengadakan evaluasi secara berkala terhadap 
kemajuan penyelenggara Program Percepatan 
Belajar Mengajar; 

(v) memberi masukan pada Direktur Jenderal 
Pendidikan Dasar dan Menengah mengenai 
kelayakan suatu sekolah untuk melaksanakan 
Program Percepatan Belajar. 

Tim pengendali tersebut ditetapkan dengan 
Surat Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar 
dan Menengah Nomor 190/C/Kep/Kp/1999 dan telah 
diperbarui dengan Nomor 77/C/Kep/Kp/2001. 

 
b. Pembinaan yang Bersifat Pemberdayaan  

Pembinaan ini meliputi 
1) Pembinaan Konsepsi Kelembagaan 
(i) Pada bulan Mei 2001 telah disusun Pedoman 

Penyelenggaraan Program Percepatan Belajar 
(SD, SLTP, dan SMU) sebagai suatu model 
pelayanan pendidikan bagi peserta didik yang 
memiliki kemampuan dan kecerdasan luar biasa. 

(ii) Saat ini sedang diproses penyusunan blue book 
untuk Peningkatan dan Pengembangan Kualitas 
Penyelenggaraan Pendidikan bagi Peserta Didik 
yang memiliki kemampuan dan kecerdasan luar 
biasa (intinya pembangunan sekolah untuk anak 
berbakat di tiga wilayah Indonesia dalam jangka 
panjang). 
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2)Sarana dan Prasarana 
Sarana dan prasarana hamper sama dengan program 
regular, tetapi kualitasnya lebih ditingkatkan, yaitu 
meliputi dua hal berikut. 
(i) Kegiatan Intrakurikuler 

Ruang belajar yang memadai, kelengkapan ruang 
belajar, dan kondisi ruang belajar. 

(ii) Kegiatan Ekstrakurikuler 
Sarana yang membentuk kreativitas, pembinaan 
akhlak, pengembanga intelektual siswa.  

3) Pembinaan Ketenagaan 
(i) Dalam rangka memberikan pemahaman kepada 

kepala sekolah agar mampu mengelola sekolah 
(SD, SLTP, SMU) sebagai pelaksana 
Penyelenggaraan Program Percepatan Belajar 
guna memberikan pelayanan terhadapa peserta 
didik yang memiliki kemampuan dan kecerdasan 
luar biasa sesuai dengan kalender pendidikan 
yang telah dikemas, pada bulan juli 2001 
Direktorat PLB mengundang para para kepala 
sekolah (SD, SLTP, dan SMU) sebanyak 162 
orang wakil sekolah penyelenggara Program 
Percepatan Belajar dari beberapa provinsi guna 
mengikuti pendidikan dan pelatihan di Jakarta. 

(ii) Untuk menyiapkan diri agar guru mata pelajaran 
pokok dan guru bimbingan konseling pada setiap 
satuan pendidikan dapat menerapkan proses 
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pembelajaran dengan tepat dan memberikan 
peran dan fungsinya secara proporsional kepada 
peserta didik yang memiliki kemampuan dan 
kecerdasan yang luar biasa, Direktorat PLB mulai 
bulan Agustus s.d. Oktober 2001 mengadakan 
pendidikan dan latihan. Dalam kegiatan tersebut, 
guru mata pelajaran pokok SD yang mengikuti 
pendidikan dan latihan di Jakarta sebanya 186 
orang, guru mata pelajaran pokok dan guru 
bimbingan konseling SLTP seanyak 248 orang, 
serta guru mata pelajaran poko dan guru 
bimbingan konseling SMU sebanyak 248 orang. 

(iii) Khusus SD, SLTP, dan SMU Swasta agar 
penyelenggara sekolah dapat memberikan 
dukungan moral dan material sehingga kegiatan 
belajar mengajar kondusif, lancar dan efektif, 
serta mampu berkolaborasi dengan kepala 
sekolah dan guru dalam rangka mengoptimalkan 
dan menyukseskan kegiatana belajar mengajar, 
direktorat PLB mengundang para pengurus 
yayasan penyelenggara sekolah swasta dari 
beberapa provinsi sebanyak 81 orang guna 
mengikuti pendidikan dan latihan di Jakarta. 

4) Konsultasi Manajemen 
Direktorat PLB memberi kesempatan setiap 

saat bagi sekolah penyelenggara ataupun calon 
penyelenggara program percepatan belajar yang 
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memiliki permasalahan untuk menemukan solusi 
dalam upaya perintisan atau kelangsungan 
pengelolaan sekolah penyelenggara program 
percepatan belajar. 

Agar kualitas pelaksanaan program percepatan belajar 
pada sekolah yang telah ditetapkan sebagai ujicoba dapat 
dicapai dengan baik, maka upaya pembinaan yang dilakukan 
oleh pemerintah adalah memfasilitasi kegiatan yang 
diperlukan, meliputi:  

1. Penyusunan Pedoman Penyelenggaraan Program 
Percepatan Belajar di Sekolah;  

2. Pendidikan dan pelatihan program percepatan belajar 
bagi pembina, kepala sekolah, pengurus yayasan, 
guru mata pelajaran pokok;  

3. Seminar dan simposium tentang layanan pendidikan 
bagi anak berbakat yang melibatkan psikolog, dewan 
pendidikan, komite sekolah, dan masyarakat;  

4. Pengadaan buku kepustakaan bagi anak yang 
memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa;  

5. Melakukan studi dampak pelaksanaan program 
percepatan belajar bagi siswa berbakat;  

6. Supervisi terhadap sekolah penyelenggara program 
percepatan belajar;  
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7. Lomba karya nyata, seni (suara, drama, baca puisi, 
lukis, tari, music), olah raga, ilmu pengetahuan dan 
teknologi, karya ilmiah bagi siswa berbakat;  

8. Mengembangkan jejaring kerja dengan institusi 
dalam dan luar negeri yang relevan dalam upaya 
pemberian layanan program keberbakatan bagi 
peserta didik;  

9. Melayani konsultasi manajemen penyelenggaraan 
program keberbakatan kepada sekolah dan 
masyarakat;  

10. Malaksanakan Studi banding dengan sekolah-sekolah 
penyelenggara program keberbakatan di dalam dan di 
luar negeri;  

11. Monitoring dan evaluasi terhadap implementasi 
program percepatan belajar di Sekolah.  

 

C. Manfaat Akselerasi 

Southern dan Jones (1991) menyebutkan beberapa 
keuntungan dari dijalankannya program akselerasi bagi anak 
berbakat yakni ; 
1. Meningkatkan efisiensi 

Siswa yang telah siap dengan bahan-bahan pengajaran 
dan menguasai kurikulum pada tingkat sebelumnya akan 
elajar lebih baik dan lebih efisiensi. 

2. Meningkatkan efektivitas 
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Siswa yang terikat belajar pada tingkat kelas yang 
dipersiapkan dan menguasai keterampilan-keterampilan 
sebelumnya merupakan siswa yang paling efektif. 

3. Penghargaan 
Siswa yang telah mampu mencapai tingkat tertentu 
sepantasnya memperoleh penghargaan atas prestasi yang 
dicapainya.  

4. Meningkatkan waktu untuk karier 
Adanya pengurangan waktu belajar akan meningkatkan 
produktivitas siswa, penghasilan, dan kehidupan 
pribadinya pada waktu yang lain. 

5. Membuka siswa pada kelompok barunya 
Dengan program akselerasi, siswa dimungkinkan untuk 
bergaung dengan siswa lain yang memiliki kemampuan 
intelektual dan akademis yang sama. 

6. Ekonomis  
Keuntungan bagi sekolah ialah tidak perlu mengeluarkan 
banyak biaya untuk mendidik guru khusus anak berbakat. 

Program akselerasi sangat esensial dalam 
menyediakan kesempatan pendidikan yang tepat bagi siswa 
yang cerdas. Proses yang terjadi akan memungkinkan siswa 
untuk memelihara semangat dan gairah belajarnya. Program 
akselerasi membawa siswa pada tantangan yang 
berkesinambungan yang akan menyiapkan mereka 
menghadapi kekakuan pendidikan selanjutnya dan 
produktivitas selaku orang dewasa. Melalui program 
akselerasi ini, siswa diharapkan akan memasuki dunia 
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profesional pada usia yang lebih muda dan memperoleh 
kesempatan-kesempatan untuk bekerja produktif. 

Menurut Indra Djati4 tantangan di masa depan meliputi 
hal-hal berikut ini. 

1. Dukungan finansial di Indonesia belum memadai seperti 
negara lain yang telah mengalokasikan dana khusus 
untuk anak berbakat. Oleh karena itu, snagat diperlukan 
pengalokasian dana, baik yang bersumber dari Biaya 
Luar Negeri (BLN) maupun APBN. 

2. Perlunya pengembangan organisasi pemerintah yang 
mewadahi masalah keberbakatan di Indonesia. Saat ini 
baru pada tingkat direktorat, sementara itu di negara lain 
masalah keberbakatan menjadi salah satu tugas pokok 
dan fungsi direktorat jenderal. Jadi, ada direktora yang 
membawahi masalah seleksi, pelatihan, kurikuum, 
program, dan personalia. 
Untuk menjawab tantangan tersebut maka diperlukan 

suatu strategi pengembangan yang meliputi hal-hal berikut 
ini: 
1. penyediaan, pengadaan, dan peningkatan kemampuan 

SDM yang berkualitas; 
2. proses pembelajaran yang berkualitas; 
3. adanya frekuensi penelitian yang cukup dan berkualitas; 
4. sosialisasi ke mancanegara (tingkat internasional). 

 

 
4 Indra Djati (2004), op.cit, p. 17.  
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Melakukan kerjasama yang meliputi hal-hal berikut 
yakni 1) pentingnya penekanan kerja sama dengan Direktorat 
Jenderal Pendidikan Tinggi, terutama mengenai PMDK dan 
UMPTN agar out come dari lulusan anak yang berbakat 
intelektual diakui dan dihargai oleh perguruan tinggi ternama 
di Indonesia, dan 2) pemerintah juga menyadari bahwa kerja 
sama dengan UPT (penyelenggara pendidikan) tingkat 
perguruan tinggi perlu digalang secara optimal di era global. 
Upaya ini telah dirintis dan dikembangkan, setidaknya oleh 
Fakultas Psikologi Universitas Indonesia, Universitas Negeri 
Jakarta, dan dengan beberapa LSM, seperti INAGATE 
Centre, Musyawarah Kepala Sekolah Penyelenggara Proram 
Akselerasi (MKSPPA), Perhimpunan Orang Tua Anak 
Berbakat Indonesia, Asosiasi Psikologi Pendidikan Indonesia 
(APPI), dan Yayasan Indonesia untuk Pendidikan dan 
Pengembangan Anak Berbakat (YIPPAB). 

 
D. Kelemahan Akselerasi 

Southern dan Jones (1991) menyebitkan empat hal ang 
berpotensi negatif dalam proses akseleasi bagi anak berbakat, 
kedua pakar tersebut membagi berbagai pernyataan keberatan 
tersebut dalam empat kelompok karakteristik yang dapat 
disebut sebagai kelemahan akselerasi seperti tersebut di 
bawah ini; 

 
1. Bidang Akademis 
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a. Bahan ajar yang diberikan mungkin saja terlalu jauh 
bagi siswa sehingga ia tidak mampu beradaptasi 
dengan lingkungan yang baru, dan akhirnya 
menjadi seorang siswa dalam kategori sedang-
sedang saja, bahkan gagal. 

b. Prestasi yang ditampilkan siswa pada waktu proses 
identifikasi bisa jadi merupakan fenomena sesaat 
saja. 

c. Siswa akselerasi kurang matang secara social, fisik, 
dan juga emosional untuk berada dalam tingkat 
kelas yang tinggi meskipun memenuhi kualifikasi 
secara akademis. 

d. Siswa akseleran terikat pada keputusan karier lebih 
dini, yang bisa jadi karier tersebut tidak sesuai bagi 
dirinya. 

e. Siswa akseleran mungkin mengembangkan 
kedewasan yang luar biasa tanpa 
adanyapengalaman yang dimiliki sebelumnya 

f. Pengalaman yang sesuai untuk anak seusianya tidak 
dialami oleh siswa akselerasi karena tidak 
merupakan bagian dari kurikulum sekolah. 

g. Tuntutan sebagai siswa sebagian besar pada produk 
akademik keuangan sehingga siswa akseleran akan 
kehilangan kesempatan mengembangkan 
kemampuan berpikir kreatif dan divergen. 

2. Penyesuaian Sosial 
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a. Siswa akselerasi didorong untuk berprestasi baik 
secara akademis. Hal ini akan mengurangi waktunya 
untuk melakukan aktivitas yang lain. 

b. Siswa akselerasi akan kehilangan aktivitas 
dalammasa-masa hubungan social yang penting pada 
usianya. 

c. Kemungkinan, siswa akselerasi akan ditolak oleh 
kakak kelasnya, sedangkan untuk teman sebayanya 
kesempatan untuk bermain pun sedikit sekali. 

d. Siswa sekelasnya yang lebih tua tidak mungkin 
setuju memberikan perhatian dan respek pada teman 
sekelasnya yang lebih muda usia. Hal ini 
menyebabkan siswa akan kehilangan kesempatan 
dalam keterampilan kepemimpinan yang 
dibutuhkannya dalam pengembangan karier dan 
sosialnya di masa depan.  
 

3. Aktivitas Ekstrakurikuler 
a. Aktivitas ekstrakulikuler berkaitan dengan usia, 

sehingga siswa akseleran akan memiliki kesempatan 
yang kurang untuk berpartisipasi dalam aktivitas-
aktivita di luar kurikulum yang normal. Hal ini juga 
akan menurunkan jumlah waktu untuk 
memperkenalkan masalah karier pada mereka. 

b. Partisipasi dalam berbagai kegiatan atletik oenting 
untuk setiap siswa. Kegiatan dalam program 
akselerasi mustahil dapat menyaingi mereka yang 
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mengikuti program sekolah secara normal dalam hal 
lebih kuat dan lebih terampil. 

4. Penyesuaian Emosional   
a. Siswa akselerasi mungkin saja akan merasa frustasi 

dengan adanya tekanan dan tuntutan yang ada. Pada 
akhirnya, mereka akan sangat lelah sekali sehingga 
menurunkan tingkat apresiasi dan bisa menjadi 
siswaunderachiever atau drop out. 

b. Siswa akselerasi yang memiliki kesempatan sedikit 
dalam masa kanak-kanak dan masa remajanya akan 
merasa terisolasi atau bersifat agresif terhadap 
orang lain. Mereka mungkin saja menjadi antisosial 
karena tidak mampu memiliki hubungan 
sebagaimana layaknya orang dewasa lainnya untuk 
berkencan, menikah, dan membina hubungan 
keluarga. 

c. Mereka akan kurang mampu menyesuaikan diri 
dalam kariernya karena menempati karier yang 
tidak tepat, tidak memiliki kesempatan untuk 
menyesuaikan diri terhadap tekanan yang ada 
sepanjang hidup, atau tidak akan mampu bekerja 
secara efektif dengan orang lain. 

d. Tekanan yang terbentuk sejak kecil, kurangnya 
kesempatan untuk mengembangkan hal-hal yang 
cocok dalam bentuk kreativitas atau hobi, dan 
adanya potensi dikucilkan dari orang lain, akan 
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mengakibatkan kesulitan dalam hidup 
perkawinannya kelak atau bahkan bunuh diri. 

Program akselerasi merupakan salah satu bentuk 
layanan pendidikan bagi anak berbakat akademik. 
Diharapkan program akselerasi ini dapat memenuhi 
kebutuham layanan pendidikan yang berbeda bagi mereka 
yang tergolong gifted. Penyelenggaraan program akselerasi 
yang benar menuntut sejumlah hal yang patut diperhatikan 
dengan sungguh-sungguh oleh pihak sekolah. Program 
akselerasi memberikan keuntungan bagi anak berbakat 
akademik, namun juga beberapa kelemahan yang perlu 
diantisipasi dan dipikirkan dengan baik-baik sebelum rogram 
ini ditawarkan kepada publik.  

Dengan demikian, kebijakan pemerintah dalam 
Program Percepatan Belajar meliputi program-program 
pembinaan, pengaturan, dan pengendalian serta 
pemberdayaan agar terjadi peningkatan kualitas pendidikan. 
Dalam praktiknya, setiap sekolah memperoleh pembinaan 
yang berbeda. Artinya, ada sekolah yang hanya mendapat 
pembinaan pengaturan dan pengendalian saja, dan ada pula 
tyang memperoleh pembinaan kedua-duanya, artinya baik 
bantuan yang bersifat pengaturan dan pengendalian maupun 
pemberdayaan. Hal ini bergantung pada kondisi komponen 
pembelajaran yang masih perlu ditingkatkan 
keberdayaannya. 
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IV 
KECERDASAN EMOSIONAL  

SISWA BERBAKAT INTELEKTUAL 
 

1. Pengembangan Kecerdasan Emosional Siswa berbakat 
Intelektual 

Program percepatan belajar memberikan beberapa manfaat 
bagi anak berbakat intelektual seperti siswa akan belajar lebih baik, 
efektif, efisien, dan meningkatkan waktu untuk berkarier. Namun 
beberapa kelemahan yang berpotensi negatif dalam proses 
akselerasi termasuk masalah penyesuaian emosional yang dapat 
atau mungkin menimbulkan masalah-masalah tertentu, 
Keseimbangan antara inteligensi intelektual dan  inteligensi  
emosional diperlukan antara lain agar siswa dapat berkonsentrasi 
terhadap mata pelajaran yang dihadapinya, mengatasi stress atau 
kecemasan dalam persoalan tertentu, 1   misalnya kemampuan 
berpikir kritis dapat mengarah ke arah sikap meragukan (skeptis), 
baik terhadap diri sendiri, maupun terhadap orang lain, kepekaan 
yang tinggi, dapat membuat mereka menjadi mudah tersinggung 
atau peka terhadap kritik. Goleman mengemukakan bahwa alasan 
untuk mendukung perlunya kecerdasan emosional bertumpu pada 
hubungan antara perasaan, watak dan naluri moral.2  

Meskipun memenuhi persyaratan dalam bidang akademis, 
siswa akseleran kemungkinan imatur secara social, fisik, dan 
emosional dalam tingkatan kelas tertentu, dalam hal ini siswa 
akseleran pada akhirnya akan mengalami tekanan dan 
kemungkinan menjadi anak yang berprestasi di bawah potensinya 

 
1Conny R Semiawan, Landasan Pembelajaran dalam Perkembangan 

Manusia (Jakarta:Pusat Pengembangan Kemampuan Manusia, 2007), p. 12. 
2Daniel Goleman, Emotional Intelligence (New York, USA: Bantam 

Books. 1995), p .xiii. 



KECERDASAN EMOSIONAL SISWA BERBAKAT INTELEKTUAL 
 

 114 

(underachiever), mudah frustrasi akan adanya tekanan dan tuntutan 
berprestasi. Penelitian Yaumil (1990) di Jakarta terhadap siswa 
SMA menunjukkan bahwa sekitar  30% dari siswa SMA yang 
memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa berprestasi 
dibawah potensinya. 3  Sisk (1986) dikutip dari Delisle (1992) 
menyebutkan beberapa ciri yang diatribusikan pada diri siswa 
akseleran, yaitu bosan, fobia sekolah, dan kekurangan hubungan 
teman sebaya.4 Semua anak berbakat sering mengalami kecemasan 
dan stress, dan sebagian di antara mereka tidak mampu mengatasi.5 
Sekitar 20-25% dari anak-anak yang sangat berbakat mengalami 
masalah-masalah sosial dan emosional, yaitu dua kali lebih besar 
dari angka normal. 6  Beberapa tulisan para pakar dalam bidang 
keberbakatan, keberatan terhadap penyelenggaraan program 
akselerasi ini terletak pada masalah hambatan sosial dan 
kesejahteraan emosional siswa.7  

Oleh karena itu, fokus terhadap kebutuhan pemenuhan dua 
masalah ini menjadi hal yang penting untuk diperhatikan oleh 
pihak sekolah dan yang terlibat. Mengingat bahwa  salah satu 
tujuan khusus dari program percepatan belajar adalah memacu 
mutu siswa untuk pendekatan kecerdasan spiritual, intelektual, dan 
emosionalnya secara seimbang. 8  Kebutuhan emosional anak 
berbakat perlu diperhatikan serta dikendalikan, karena mereka 

 
3 Departemen Pendidikan Nasional. Pedoman Penyelenggaraan 

Program Percepatan Belajar SD, SMP dan SMA (Jakarta: Dikdasmen, 2003), p. 
19.  

4Reni Akbar-Hawadi, Akselerasi, A-Z Informasi Program Percepatan 
belajar dan Anak berbakat Intelektual (Jakarta; Grasindo, 2004), p. 11. 

5 Conny R. Semiawan,  Perspektif Pendidikan Anak Berbakat  (Jakarta: 
PT.Grasindo. 1997), p. 226. 

6 Hartati.www.clickonvert.com/pdf, p.13 (March, 2006). 
7 Hawadi, op.cit., p. 41. 
8 Depdiknas, op.cit., p. 6. 
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pada umumnya lebih sensitif terhadap kejadian sekelilingnya yang 
akan berpengaruh luar biasa terhadap perkembangannya.9 

Sistem pendidikan kita kurang sekali mengadopsi 
perkembangan mutakhir dalam neurosains (neuroscience) dimana 
penelitian-penelitian neuroscience telah berdampak luarbiasa 
terhadap kajian ilmu psikologi belajar seperti terjadinya suasana 
belajar yang menyenangkan ternyata dapat meningkatkan 
percepatan belajar dan sangat erat kaitannya dengan pengelolaan 
otak (brain management). Kelas akselerasi di sekolah-sekolah 
kurang sempurna memahami dinamika otak manusia, anak-anak 
dilatih untuk mengembangkan kemampuan rasional-kalkulatif, 
tetapi hampir melupakan simbiosis otak manusia yang menekankan 
pada pematangan emosi. 10  Berbagai kajian tentang emosi 
memperlihatkan bahwa ketika fenomena emosional itu terjadi, 
fungsi otak sedang bekerja.  

Howard Gardner tentang kecerdasan ganda (multiple 
intelligence) menggunakan istilah Kecerdasan pribadi (personal 
intelligence) yang benang merahnya adalah sasaran untuk 
meningkatkan kadar keterampilan emosional dan sosial pada anak 
sebagai rangkaian keterampilan dan pemahaman yang perlu bagi 
setiap anak didik. Karen Stone McCown pengembang kurikulum 
self-science dan Direktur Nueva dalam Goleman mengatakan 
bahwa proses belajar tidak berlangsung terpisah dari perasaan 
anak. Dalam proses belajar, kemahiran emosi sama pentingnya 
dengan petunjuk mempelajari matematika dan 
membaca. 11 Bagaimana emosi sangat mempengaruhi motivasi 

 
9Conny R. Semiawan. Kreativitas Keberbakatan: Mengapa, Apa, dan 

Bagaimana (Jakarta: PT. Indeks. 2009), p. 54. 
10 Taufik Pasiak. Manajemen Kecerdasan (Bandung; Mizan, 2006), p. 

63. 
11 Goleman, op.cit ., p. 262. 
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belajar dan pada akhirnya juga dapat mempengaruhi kesadaran dan 
rasio serta prestasi belajar siswa.  

Nitko menekankan pentingnya ranah non-kognitif sebagai: 
(1) Memprediksi sukses atau gagalnya suatu tipe pembelajaran, (2) 
Berfungsi sebagai variabel mediasi, (3) Sebagai variabel 
moderator, (4) beberapa variabel diharapkan merupakan hasil 
belajar dan/atau perkembangan pribadi mencakup perkembangan 
emosional dan sosial perlu mendapat perhatian yang seksama.12 
Karena secara umum pendidik, baik guru maupun orang tua dalam 
mengarahkan belajar anak perlu memperhatikan masalah yang 
terkait dengan pemenuhan kebutuhan psikologis, perkembangan 
inteligensi, emosional dan motivasi, serta pengembangan 
kreativitas.  

Survei besar-besaran terhadap orang tua dan guru dan 
memperlihatkan adanya kecenderungan di seluruh dunia, yaitu 
generasi sekarang lebih banyak mengalami kesulitan emosional 
daripada generasi sebelumnya; lebih kesepian dan pemurung, lebih 
berangasan dan kurang menghargai sopan santun, lebih gugup dan 
mudah cemas, lebih impulsif dan agresif. Salah satu pemecahannya 
mengajarkan kecerdasan dan kepekaan emosional. Pendidikan 
emosional yang kurang baik akan mempengaruhi keterampilan-
keterampilan dan kecerdasan emosional seseorang.  

Menurut Goleman (1999), ada tiga gaya mendidik anak 
yang secara emosional tidak efisien yakni: 1) Sama sekali 
mengabaikan perasaan, 2) Terlalu membebaskan, dan 3) 
Menghina. Orang tua yang sama sekali mengabaikan perasaan atau 
memperlakukan masalah emosional anaknya sebagai sesuatu hal 
yang kecil. Mereka gagal memanfaatkan kesempatan yang ada 
sebagai peluang untuk dapat lebih dekat dengan anak atau 

 
12 Nitko, Anthony J. Educational Test and Measurement: An 

Introduction (New York: Harcourt Brace Jovanovich,1983), p. 582-583. 
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membantu anak mempelajari keterampilan-keterampilan emosi. 
Orang tua yang terlalu memebebaskan adalah orang tua peka 
terhadap perasaan anak, tetapi terlalu membebaskan mereka untuk 
melampiaskan badai emosinya dan jarang menunjukkan respons-
respons emosional alternatif yang lebih baik kepada anaknya. Gaya 
mendidik anak tipe ke tiga yakni menghina berarti orang tua tidak 
menunjukkan penghargaan terhadap perasaan anak. Orang tua 
semacam ini suka mencela, mengecam, dan menghukum keras 
anak-anaknya. 

Permasalahan emosional anak berbakat intelektual 
bersumber dari diri mereka sendiri, menurut Schmitz dan 
Galbraith, 195013 bahwa anak berbakat intelektual memiliki cirri-
ciri emosional tertentu yakni; 

1. Memiliki persepsi yang mendalam.  
Anak berbakat sangat sensitif terhadap perbedaan yang 
keberbakatan dalam bidang seni musik dapat 
membedakan apakah suatu lagu sama dapat dimainkan 
dengan baik dan penuh penghayatan atau tidak oleh 
orang yang berbeda. 

2. Memiliki ketertarikan yang tinggi terhadap tujuan 
yang ingin dicapai sehingga mereka akan selalu 
berusaha memecahkan permasalahan yang 
dihadapinya dan sulit untuk mengabaikannya selama 
permasalahan tersebut belum terselesaikan. 

3. Sensitivitas yang tinggi dalam hal moral ataupun 
emosional. 

4. Perfeksionis, artinya mereka selalu ingin 
menyelesaikan permasalahannya dengan sesempurna 
mungkin. 

 
13 Mulyawati dalam Reni- Hawadi (2004), op.cit, p. 178-179 
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5. Kemampuan yang tinggi pada suatu aspek tidak selalu 
didukung oleh kemampuannya yang lain (uneven 
integration). Sebagai contoh, seorang anak yang 
memiliki kemampuan menghasilkan karya seni tinggi, 
tetapi sangat malu untuk menunjukkan kemampuannya 
tersebut di depan umum. 

Oleh karena itu dibutuhkan bimbingan dan petunjuk bagi 
kebutuhan akademik dan kebutuhan personal sosialnya. Bimbingan 
dan petunjuk tersebut meliputi keasadaran akan kemampuan 
khususnya, perasaan, perilaku dan nilai-nilai, interaksi dengan 
orang lain, motivasi dan hubungan personal.  

Freeman (1985) menyatakan bahwa beberapa kondisi 
khusus yang diperlukan oleh anak berbakat untuk mendukung 
perkembangan kecerdasan emosinya adalah sebagai berikut. 

1. Kesempatan yang lebih luas daripada anak lain 
seingga anak berbakat dihargai serta mendapat umpan 
balik yang jujur dan wajar. 

2. Komunikasi yang terbuka, terutama untuk 
memperolleh keterampilan sosial. 

3. Kurikulum pendidikan di sekolah yang secara 
intelektual menantang, berari, dan fleksibel. 

4. Ia dapat mendalami kegemarannya, terutama dengan 
teman sebayanya. 

5. Materi pekerjaan yang sesuai. 
6. Kesempatan untuk mengejar minat pribadinya. 
Berdasarkan paparan di atas, maka dapat diidentifikasi 

beberapa masalah yang relevan dimana penyesuaian emosional 
siswa berbakat intelektual merupakan salah satu kelemahan pada 
program percepatan belajar.  Menurut Dabrowski (1991) 
karakteristik personal yang membedakan anak berbakat adalah 
sensitivitas dan intensitas emosional. Karakteristik inilah yang 
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dapat menyebabkab kerentanan emosi bagi anak berbakat. Selain 
itu, individu yang kreatif dan memiliki tingkat intensitas emosional 
yang tinggi sering dianggap sebagai orang yang metalnya tidak 
seimbang. Selanjutnya Dabrowski (Piechowski, 1991)14menyusun 
tingkatan perkembangan emosional yang diawali dengan 
perlindunan diri dan survival. Perkembangan emosi berkembang 
terus sampai adanya perasaan idealism, yang kemudian akan 
mengacu pad aktualisasi diri dimana dapat dicapai kesesuaian 
antara idealism dan tindankan. Pada tingkat akhir, individu akan 
memiliki inspirasi idealisme yang kuat seperti persamaan hak, 
cinta yang universal, dan perdamaian dunia.  

Melalui pendekatan konsep Renzulli tentang keberbakatan 
intelektual, yang meliputi inteligensi, kreativitas, komitmen dengan 
kecerdasan emosional siswa berbakat istimewa sebagaimana yang 
telah dibahas pada bab sebelumnya, sehingga pengembangan 
kecerdasan emosional siswa berbakat intelektual yang dibatasi 
pada kecerdasan emosional yang bersifat internal yakni kesadaran 
diri (self-awareness), pengaturan diri (self-regulation) dan motivasi 
(self-motivation), serta kecerdasan emosional siswa yang bersifat 
eksternal yakni empati (emphaty) dan kerjasama (work together) 
dapat dilakukan dengan meningkatkan dan mengoptimalkan 
indikator-indikator kecerdasan emosional berikut contoh-contoh 
perilaku yang positif seperti yang diuraikan berikut ini; 
1. Kecerdasan emosional yang bersifat intrapersonal 

a) Indikator kesadaran diri (self-awareness) terdiri dari 
kemampuan dan keterampilan; 
1) Mengenali jenis emosi yang dialami, terdiri dari; 

- menyadari ketika perasaan mulai terganggu  
- menggambarkan dengan akurat tentang kondisi 

emosi kepada orang lain 
 

14 Ibid, p. 181 



KECERDASAN EMOSIONAL SISWA BERBAKAT INTELEKTUAL 
 

 120 

2) Memberi kosa kata untuk perasaan 
- mengatakan ketika marah  
- mengungkapkan emosi meskipun emosi itu negatif  
- mengungkapkan perasaan melalui kata-kata 

3) Menyadari penyebab emosi 
- Ketika merasa cemas,  dapat menjelaskan 

mengapa merasa demikian  
- Mengetahui penyebab merasa bosan dengan 

kegiatan-kegiatan di sekolah   
- Bila sedih, tahu apa yang harus saya lakukan 

4) Mengevaluasi emosi diri 
- melakukan tindakan-tindakan dengan  

mempertimbangkan hasilnya  
- dapat memperhatikan adanya perubahan dalam diri 

saya ketika berada dalam situasi emosional 
5) Mengenali perbedaan perasaan dan tindakan 

- Dapat menyelesaikan suatu masalah dengan 
secepat   

- Cepat terbebas dari perasaan tertekan ketika 
melakukan sesuatu yang memalukan 

b) Indikator Pengaturan Diri (self-regulation) yang terdiri 
dari kemampuan dan keterampilan; 
1) Terkontrol dalam bertindak  

- dapat membicarakan dengan diri sendiri bila 
suasana hati lagi sedih 

- dapat mengendalikan diri ketika marah  
- Mudah menempatkan diri ke dalam ke dalam 

suasana hati yang tenang 
2) Berusaha untuk tidak impulsive 

- Tidak putus asa ketika menghadapi peraturan-
peraturan sekolah  
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- Tidak merasa cemas menunggu nilai hasil ujian  
- berusaha menangani rasa kekhawatiran yang tidak 

jelas 
3) Sadar atas potensi yang dimiliki  

- tahu cara menghargai diri sendiri sesudah meraih 
suatu sasaran  

- tidak tertekan jika harus melakukan tugas yang 
sulit 

4) Menentukan pilihan kegiatan belajar 
- senang merencanakan  sesuatu yang akan 

dikerjakan  
- yakin dapat berhasil menyelesaikan  tugas-tugas 

dengan baik 
5) Fokus terhadap tujuan 

- dapat memusatkan perhatian pada suatu tugas 
sampai selesai  

- fokus melakukan sesuatu untuk mencapai sasaran-
sasaran jangka panjang  

- tahu hal-hal yang harus dilakukan 
6) Kendali perasaan 

- Suasana hati dapat dengan mudah dikendalikan  
- tetap berada dalam emosi yang stabil 
- cepat melupakan suatu kejadian yang 

mengecewakan 
c) Motivasi Diri (self-motivation) yang terdiri dari 

kemampuan dan keterampilan; 
1) Berpandangan positif dalam menilai segala sesuatu 

yang terjadi 
- Tetap bersemangat ketika mengerjakan tugas yang 

semakin sulit   
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- mempertahankan suasana hati yang tenang dalam 
jangka waktu lama 

- merencanakan dengan baik setiap akan melakukan 
suatu pekerjaan  

2) Mengadakan perubahan tingkah laku untuk mencapai 
suatu tujuan 
- memotivasi diri agar berusaha lebih keras, jketika 

mengalami suatu kegagalan 
-     dapat mengetahui dengan tepat apa yang membuat 
kalah  

3) Menentukan prioritas tujuan yang akan dicapai dengan 
jelas  
- senang merencanakan suatu kegiatan  
- dapat menunda kepuasan pribadi demi sasaran 

yang lebih besar  
- puas mengerjakan sesuatu tanpa mengharap pujian 

dari orang lain  
- dapat mempertahankan suasana hati yang lebih 

baik ketika segala sesuatu tidak berjalan sesuai 
keinginan 

4) Antusias dalam mencapai prestasi 
- Saya tidak tahu kegiatan apa yang harus saya 

prioritaskan 
- Tetap termotivasi ketika bekerja kearah sasaran 

jangka panjang  
- berusaha belajar bagaimana bertindak dengan tetap 

fokus pada tujuan 
2. Kecerdasan emosional yang bersifat interpersonal 

d) Empati (emphaty) yang terdiri dari kemampuan dan 
keterampilan; 
1) Mengenali perasaan orang lain 
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- mudah mengetahui jika orang lain marah 
- dapat memahami bila orang lain sedang kesal  
- Ketika ada teman yang murung , berusaha 

berbicara dengannya  
- memahami bagaimana emosi mempengaruhi 

perilaku orang-orang 
2) Kepekaan terhadap perasaan orang lain 

- senang dengan orang-orang yang memiliki pikiran 
positif  

- Ketika teman bersedih, berusaha menghiburnya  
- Saya suka bertukar pikiran dengan teman-teman  
- Tidak peduli dengan siapa berbicara,  dapat 

menjadi pendengar yang baik 
3) Menghargai perbedaan perasaan orang mengenai 

berbagai hal 
- mengetahui bagaimana perasaan orang lain 

terhadap dirinya 
- mengetahui penyebab ketika orang lain merasa 

tertekan 
4) Mampu menerima sudut pandang orang lain 

- memahami alasannya ketika orang lain sedang  
marah 

- memahami ketika orang lain merasa terganggu 
terpanggil membantu teman yang punya masalah 

5) Pendengar yang baik bagi orang lain 
- dapat membuat orang yang baru dikenal berbicara 

tentang dirinya 
e) Kerjasama (Work-together) yang terdiri dari kemampuan 

dan keterampilan; 
1) Bekerjama sama menyelesaikan suatu masalah 
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- berusaha ikut bersama-sama menyelesaikan 
konflik dalam kelompok  

- senang mendukung tugas-tugas kelompok  
- dapat bekerjasama dengan orang lain yang belum 

dikenal 
- menyelesaikan tugas-tugas kelompok secara 

bersama-sama  
- Dalam kelompok, kepentingan bersama 

merupakan hal terpenting  
- Saya akan membantu kesulitan orang lain dengan 

ikhlas 
2) Berkomunikasi dengan orang lain secara efektif 

- Mudah menjalin komunikasi dengan orang lain  
- Dapat mengawali pembicaraan dengan orang lain 

yang belum dikenal  
- Bila ada kesalahpahaman dengan teman, berusaha 

berbicara   

Siswa berbakat intelektual perlu ditunjukkan cara-cara 
mengatasi emosi negatif yang melandanya. Beberapa kiat yang 
disarankan Goleman (1999) 15  untuk mengatasi emosi negatif 
adalah sebagai berikut: 

1. Emosi amarah, lebih baik dilakukan dengan penenangan 
diri terlebih dahulu, kemudian menyelesaikan 
permasalahan dengan cara yang konstruktif. 

2. Kecemasan yang berlebihan. Untuk mengatasinya perlu 
dilakukan metode relaksasi serta aktif melawan pikiran-
pikirab yang merisaukan dan bersikap kritis. 

3. Depresi. Strategi yang dilakukan untuk mengatasinya 
adalah belajar melawan pikiran-pikiran yang 

 
15 Ibid, p 190. 
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mencemaskan saat merenung, mempertanyakan 
keefektifannya, dan mencari alternative penyelesaian yang 
lebih baik. Selain itu, bisa juga membuat jadwal selingan 
yang menghibur dan menyenangkan, misalnya 
berolahraga. 

4. Kesedihan. Pendekatan konstruktif yang dapat dilakukan 
untuk menghilangkannya adalah dengan merekayasa 
sesuatu kepuasan kecil-kecilan atau melakukan sesuatu 
yang mudah diselesaikan. Selain itu, bisa juga memandang 
segala sesuatunya dari titik yang berbeda atau perangkaan 
ulang kognitif. 

Masalah-masalah yang dialami anak berbakat intelektual 
dapat diatasi dengan program bimbingan dan konseling yang 
merupakan rangkaian kegiatan yang berkesinambungan dan 
bertujuan membantu siswa untuk berkembang seoptimal mungkin.  
Adapun tujuan umum program bimbingan dan konseling adalah 
membantu perkembangan pribadi siswa berbakat dan 
menyingkirkan emosional serta membantunya menggunakan 
kemampuannya seoptimal mungkin.  

Beberapa masalah bagi anak berbakat intelektual muncul 
baik dari teman sebaya, guru dan orang tua, pengambilan 
keputusan, kerjasama dan masalah perasaan16.  Masalah dengan 
teman sebaya muncul karena anak berbakat intelektual memiliki 
tujuan dan minat yang berbeda dengan teman sebayanya. Adapun 
terjadinya masalah dengan guru dan orang tua karena guru dan 
orang tua sulit untuk memahami bahwa kedewasaan emosional 
tidak selalu tumbuh secara bersamaan dimana guru dan orang tua 
sering berharap terlalu banyak terhadap anak berbakat.  

 
16 Depdiknas (2003), op.cit, p.54-55 
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Masalah pengambilan keputusan bagi anak berbakat 
seringkali muncul karena banyak anak berbakat memiliki 
kemampuan dan minat di banyak bidang, sehingga sulit membuat 
keputusan dalam bidang mana ia akan menekuninya secara serius. 
Masalah kerjasama adalah juga termasuk masalah yang sering 
dihadapi anak berbakat dimana anak berbakat sangat responsive 
terhadap persaingan akademis. Motivasi berkompetisi perlu 
diimbangi dengan motivasi atau keinginan bekerjasama dengan 
orang lain guna memecahkan masalah secara bersama-sama. 
Masalah perasaan menjadi alasan pula perlunya dilakukan 
bimbingan dan konseling karena anak berbakat sering mengalami 
perasaan isolasi dan kesepian akibat adanya gaya belajar mereka 
yang mandiri dan non konformitas. 

Pelayanan bimbingan dan konseling untuk siswa program 
akselerasi siswa berbakat meliputi:  

1) Bimbingan akademis, yaitu agar siswa dapat mencapai 
prestasi optimal dalam belajar sesuai dengan bakat dan 
kemampuannya dengan melakukan upaya memonitor 
prestasi akademik berdasarkan hasil perolehan nilai, 
memanggil siswa atau orang tua siswa yang berakitan 
dengan prestasi akademik di bawah target, dan dengan cara 
memotivasi untuk tetap disiplin dalam belajar. 

2)  Bimbingan kepribadian, yaitu agar siswa dapat 
mengembangkan konsep diri yang sehat, memahami 
dirinya, lingkungannya dengan baik, dan mampu 
mewujudkan dirinya dalam hubungan yang serasi dengan 
diri sendiri, keluarga, sekolah, alam, masyarakat, dan 
dengan Tuhan Yang maha Esa. Bimbingan kepribadiaan 
ini dilakukan dengan cara mengetahui kegiatan sehari-hari 
di rumah, di sekolah dan masyarakat melalui jadwal 
kegiatan sehari-hari, menjaring data siswa melalui daftar 
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cek masalah, sosiometri, angket dan wawancara, dan 
menghimpun data dari guru pada saat kegiatan 
pembelajaran. 

3)  Bimbingan karier, yaitu agar siswa dapat membuat pilihan 
yang tepat dalam merencanakan kariernya. Bimbingan 
dilakukan dengan cara mengumpulkan informasi tentang 
apa dan bagaimana program percepatan belajar, 
pemanggilan siswa/orang tua yang berkaitan dengan 
permasalahan pribadi, social, belajar dan karier yang 
dihadapi. 

Perlu diperhatikan pula perkembangan sikap-sikap berikut 
ini yang pengaruhnya besar terhadap pencapaian prestasi akademik 
siswa (Ma, 1999) yaitu; 

1.  Percaya diri, dapat mengontrol diri sendiri dam selalu 
merasa optimis. 

2.  Ingin tahu, muncul jika siswa merasa senang 
mengeksplorasi hal-hal baru yang menarik. 

3.  Intensional, menunjukkan keinginan untuk mengubah 
lingkungannya, ulet dan tetap bersemangat walaupun 
tujuan terasa berat untuk dicapai. 

4.  Akrab, dapat bergaul dengan siswa lain secara mudah 
5. Bekerjasama, mampu menyeimbangkan antara 

kebutuhan diri sendiri dengan kebutuhan lain. 
6.  Kemampuan berkomunikasi  
Siswa berbakat memiliki kemungkinan untuk berprestasi 

unggul dan punya kebutuhan untuk diakui, dihargai, dan diterima. 
Siswa berbakat mempunyai sense of belonging yang kuat. Konsep 
diri yang kuat membutuhkan keseimbangan diantara kedua hal itu. 
Disinilah letak pentingnya bimbingan dan konseling bagi mereka. 
Konselor harus peka terhadap kekuatan internal pada diri siswa dan 
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kekuatan eksternal yang ada pada pada lingkungan. Konselor tidak 
berada pada taraf remideal, tetapi berdasarkan pendekatan 
perkembangan atau developmental. Siswa berbakat memerlukan 
konseling berupa konsultasi proses pertumbuhan diri, walaupun 
siswa berbakat memiliki berbagai masalah dan mampu 
menemukan pemecahan masalah itu sendiri. 

Dalam program bimbingan dan konseling dibutuhkan 
peran konselor/guru BK, guru, dan orang tua.  Guru BK dapat 
membantu perencanaan akademis, perencanaan karier perguruan 
tinggi, dan konseling individual di bidang psikososial. Guru BK 
dapat memberi bimbingan dan konseling secara pribadi, misalnya 
dinamika kelompok, kunjungan ke perguruan tinggi, siswa 
magang. Peran Orang tua menyediakan waktu untuk 
mendengarkan masalah-masalah dan frustasi mereka, berdiskusi 
dengan anak, cara mengatasi masalah, bertanya mengenai 
penyesuaian pribadi dan memonitor kemajuan belajar, serta 
membangkitkan motivasi intrinsik dalam diri anak berbakat. 
Adapun peran Guru berperan penting dalam proses bimbingan dan 
konseling karena mereka sendiri dapat memegang fungsi 
bimbingan, kecuali intervensi klinis.  

Selain itu, Segal (1997) menyarankan sepuluh langkah 
yang perlu diperhatikan untuk meningkatkan dan mempertahankan 
kecerdasan emosional seseorang di mana hal ini juga dapat 
diterapkan pada para siswa berbakat intelektual. 
1. Menjadikan kesehatan badan sebagai suatu prioritas dengan 

cara berikut ini.  
-  Istirahat yang cukup. Para ahli menyarankan waktu tidur 

selama 7,5 sampai 8 jam sehari. 
-  Melakukan olahraga dan peregangan yang teratur. 

Berolahraga selama 20 atau 30 menit, sekali atau dua kali 
dalam sehari, dapat meningkatkan kondisi fisik dan emosi. 
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-  Pola makan yang mempengaruhi emosi dan kondisi fisik. 
Kebanyakan mengonsumsi makanan yang salah dapat 
mengurangi ketajaman persepsi dan emosi. 

2. Carilah perasaan Anda di tubuh Anda, jangan di kepala Anda.  
- Emosi Anda bicara melalui perut dan otot. 

3. Membangun otot emosi setiap hari dengan menyediakan 
waktu untuk berkonsentrasi pada pengalaman emosi.  
-  Melakukan proses pengembangan otot emosi sampai 

menjadikannya sebagai sifat dasar kedua. 
-  Mempertahankan kesadaran emosional dalam kehidupan 

sehari-hari.  
4. Menerima seluruh perasaan yang dirasakan. 

-  Menoleransi perasaan yang kurang menyenangkan. 
-  Menerima apa yang dirasakan dengan memadukan 

kecerdasan emosional dan kecerdasan intelektual. 
5. Membuka hati untuk orang lain. 

-  Manfaatkan kemampuan Anda untuk merasakan cinta, 
bekerja, dan membina hubungan keluarga. 

-  Biarkan perasaan Anda merasakan perasaan orang lain.  
6. Lakukan kegiatan yang membuat Anda merasa berguna dan 

ada. 
-  Biarkan perasaan Anda mempengaruhi pilihan Anda. 
-  Biarkan perasaan Anda menginspirasikan tindakan Anda. 

7. Dengarkan empati. 
- Dengarkan perasaan yang ada di balik kata-kata. 
- mendengar dengan menggunakan mata, hati, perut, dan 

bagian tubuh yang lain, seperti Anda menggunakan 
telinga. 

8. Katakan apa yang Anda rasakan. 
- Perasaan yang dalam merupakan sumber kekuatan. 
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- Perasaan yang dikirim melalui hati merupakan penghancur 
hambatan intelektual.  

9. Gunakan perubahan sebagai kesempaan untuk berkembang. 
- Semangat memberikan Anda energi untuk berkembang. 
- Semangat memberi Anda alat untuk menjadikan perubahan 
sebagai penyembuh. 

10. Lakukan humor ke mana pun Anda pergi. 
- Tertawa dapat menyeimbangkan kepala dan hati. 
- Tidak ada yang dapat keluar lebih cepat daripada tertawa 
terbahak-bahak. 

Adapun menurut Mulyati dan Reni beberapa kegiatan yang 
dapat dilakukan orang tua untuk membina keterampilan-
keterampilan kecerdasan emosi anaknya adalah sebagai berikut. 
1. Orang tua membantu anak untuk mengidentifikasi dan 

memberi nama perasaan-perasaan yang dialaminya, serta 
menunjukkan cara pengungkapannya yang tepat dan tidak 
berlebihan. 

2. Orang tua mengajarkan anak untuk berpikir realistis dan 
optimis, antara lain dengan menunjukkan cerita-cerita 
keteladanan, aik kenyataan maupun fiktif. 

3. Orang tua mengajakan anak untuk melihat suatu permasalahan 
dari sudut pandang yang lain, serta memberikan kesempatan 
kepadanya untuk memecahlan masalahna sendiri. 

4. Orang tua memberi kesempatan kepada anak untuk berdiskusi 
mengenai permasalahan dan perasaan yang dihadapinya, serta 
meminta pendapatnya mengenai hal-hal yang dianggap 
dikuasainya. 

5. Orang tua mengajarkan anak untuk lebih menghargai usaha 
yang telah dilakukan daripada hasil yang diperoleh, serta 
menunjukkan bahwa keberhasilan yang dicapai dapat 
dibangun dari kegagalan yang dialami. 
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6. Orang tua menunjukkan teladan dalam pergaulan serta sopan 
santun yang berlaku di lingkungan sekitar. 

Hal yang paling penting dalam mengembangkan 
kecerdasan emosional ini adalah inner reality, yakni pengetahuan 
atas diri sendiri dan perasaan seseorang mengenai hidup. Dengan 
demikian anak berbakat perlu melakukan klarifikasi nilai untuk 
mengetahui siapa dirinya sendiri serta kemampuan yang 
dimilikinya. Selain itu, mereka juga harus dapat mengerti dan 
menghormati orang lain serta bekerjasama. 

Program akselerasi sangat esensial dalam menyediakan 
kesempatan pendidikan yang tepat bagi siswa berbakat intelektual 
dimana program akselerasi membawa siswa pada tantangan yang 
berkesinambungan, tekanan dan tuntutan yang ada, waktu yang 
terbatas sehingga diharapkan proses yang terjadi akan 
memungkinkan siswa untuk memelihara semangat dan gairah 
belajarnya, kemampuan bekerjasama, terkontrol dalam bertindak 
dan lain-lain. Atribut-atribut tersebut sangat erat kaitannya dengan 
personal competence dan social competence yang merupakan dua 
ranah dari kecerdasan emosional, yang dapat dikembangkan 
dengan mengidentifikasi dan menganalisis situasi khusus di mana 
keterampilan kecerdasan emosional menjadi  penting, baik dalam 
peran diri sendiri dan hubungan dengan orang lain.  

kerangka konseptual yang dijabarkan secara rinci dalam 
dimensi dan indikator-indikator dan dituangkan dalam bentuk kisi-
kisi kecerdasan emosional siswa dapat menjadi acuan bagi 
pengembangan model pembelajaran yang tetap memperhatikan sisi 
non kognitif khususnya kecerdasan emosional siswa sebagai 
landasan bagi pengembangan kurikulum khususnya bagi 
pengembangan sistem pembelajaran emosional yang dapat 
memacu kualitas/mutu siswa dalam meningkatkan kecerdasan 
spiritual, intelektual, dan emosional secara berimbang.  
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Pemahaman tentang keterampilan dan kemampuan 
kecerdasan emosional siswa dengan alasan bahwa dengan 
kemampuan mengenali emosi diri menjadi penting karena dapat 
memberi informasi tentang penilaian diri sendiri, memberi 
petunjuk bagaimana cara bersikap pada situasi-situasi tertentu, dan 
terkhusus bahwa kemampuan untuk mengenali, menandai dan 
menggambarkan emosi secara baik merupakan landasan bagi 
semua penggunaan emosi lainnya 

 
B. Pengukuran Kecerdasan Emosional Siswa Berbakat 

Intelektual 
Pengukuran terhadap ciri-ciri kepribadian termasuk upaya 

untuk mengetahui atau mengukur sikap atau aspek non intelektual 
dari perilaku. Pengukuran biasanya dilakukan dengan cara 
memberi stimulus berupa ”kata-kata” dan responden diminta untuk 
segera memberikan respon berupa ”kata” yang mewakili 
perasaannya, yang saat itu terlintas dipikirannya. 17  Untuk 
pengukuran non-kognitif diperlukan respon jenis ekspresi sentimen 
(expression of sentiment) yaitu jenis respon yang tidak dapat 
dinyatakan benar atau salah, atau seringkali dikatakan semua 
respons benar menurut alasannya masing-masing. 18  Tyler dan 
Walsh bahwa pengukuran membantu para psikologi untuk 
membuat keputusan tentang apa yang diteliti, juga memfasilitasi 
untuk membuat keputusan mengenai sifat-sifat individu.19 

Anastasi mengatakan bahwa sebagaimana tes dan 
pengukuran yang dilakukan dalam bidang lain, di bidang psikologi 

 
17  Anne Anastasi and Susana Urbina. Psychological Testing (New 

Jersey: Prentice Hall, 1997),., p. 18. 
18 Sumadi S. Pengembangan Alat Ukur Psikologis (Yogyakarta: Andi 

Offset, 2000), p. 177. 
19 Tyler, Leona E. & Bruce Walsh. Test and Measurement. 3th edition 

(New Jersey: Prentice-Hall, Inc., Englewood Cliffs, 1979),.p. 3 
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tes dan pengukuran juga dilakukan terhadap sejumlah kecil sampel 
prilaku yang dipilih dan diambil dengan hati-hati. 20  Atribut 
psikologis yang biasa dipersoalkan tidak mempunyai eksistensi riil, 
dan hanya rekaan teoritis (theoretical construct). Atribut psikologis 
harus diukur secara tidak langsung melalui respons yang dibuat 
oleh subjek pada waktu subjek dihadapkan pada perangsang 
tertentu.21 

Perhatian utama dalam pengukuran psikologis ialah 
menemukan prosedur yang cermat dan sistematis untuk dapat 
menerjemahkan perbedaan-perbedaan di antara individu-individu 
ke dalam bentuk yang bersifat kuantitatif. Dua trend muncul dari 
riset tes-tes kepribadian (Anastasi, 1985b, 1992, 1993; Digman, 
1990: Goldberg, 1993: Simon, 1993): 1) meningkatnya bukti 
pengaruh timbal balik antara sifat afektif (kepribadiaan) dan 
kognitif (kemampuan), baik dalam kinerja tugas maupun 
perkembangan prilaku, 2) analisis teoritik atas hakikat dan 
komposisi kepribadiaan mendukung reintegrasi sifat-sifat kognitif 
dan afektif ke dalam model komprehensif tentang aktivitas 
manusia yang memasukkan semua bentuk perilaku22. 

1. Pengembangan Pengukuran Kecerdasan emosional Siswa 
Berbakat Intelektual 

Pada bagian ini, penulis menguraikan konsep-konsep 
pengembangan instrumen non kognitif dan hasil pengembangan 
instrument pengukur kecerdasan emosional yang merupakan hasil 
studi pengembangan pengukuran kecerdasan emosional siswa 
berbakat yang telah penulis lakukan dengan metode penelitian dan 
pengembangan (Research and development) dengan melibatkan 

 
20 Anastasi, op.cit., p. 23. 
21 Sumadi, op.cit., p. 177. 
22 Anastasi, op.cit., p. 45. 
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siswa akselerasi SMUN sebagai sampel yang telah diidentifikasi 
sebagai anak berbakat intelektual  

Menurut  Djaali dan Muljono 23 , langkah-langkah 
penyusunan dan pengembangan instrumen adalah sebagai berikut 
;(1) konstruk dirumuskan berdasarkan sintesis dari teori-teori yang 
dikaji, (2) dikembangkan dimensi dan indikator berdasarkan 
konstruk, (3) dibuat kisi-kisi instrumen dalam bentuk tabel 
spesifikasi yang memuat dimensi, indikator , nomor butir dan 
jumlah butir, (4) ditetapkan besaran atau parameter yang bergerak 
dalam suatu rentangan kontinum, (5) butir-butir instrumen ditulis 
dalam bentuk pernyataan atau pertanyaan, (6) proses validasi, (7) 
proses validasi pertama adalah validasi teoritik melalui panel, (8) 
revisi berdasarkan hasil panel, (9) instrumen digandakan guna uji 
coba, (10) uji coba merupakan validasi empirik, (11) pengujian 
validitas dengan menggunakan kriteria internal maupun eksternal, 
(12) berdasarkan kriteria diperoleh kesimpulan mengenai valid 
atau tidaknya sebuah butir atau perangkat instrument, (13) validitas 
internal berdasarkan hasil analisis butir, (14) dihitung koefisien 
reliabilitas, dan (15) perakitan butir-butir instrumen yang valid 
untuk dijadikan instrument. 

Selain itu, ada prosedur validasi lain yang diperlukan 
dalam pengembangan tes yang tetap relevan untuk digunakan baik 
pada paradigma teori tes klasik maupun modern. Prosedur validasi 
tersebut adalah prosedur validasi konstruk (Construct validation) 
melalui analisis faktor (factor analysis). Penjelasan mengenai 
validitas konstruk, analisis faktor dan reliabilitas instrumen 
diuraikan berikut ini. 

  

 
23 Djaali dan Pudji Mulyono, Pengukuran dalam Bidang Pendidikan 

(Jakarta: PPS UNJ, 2004),  pp. 81-85. 
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a) Validitas konstruk (Construct Validation)  
Validitas konstruk adalah validitas yang 

mempermasalahkan seberapa jauh item-item test mampu 
mengukur apa yang benar-benar dimaksudkan hendak diukur 
sesuai dengan konstruk atau konsep khusus atau definisi 
konseptual yang telah ditetapkan. 24  Untuk melahirkan definisi 
diperlukan teori-teori. Jika memang bangunan teorinya sudah 
benar, maka hasil pengukuran dengan alat pengukur yang berbasis 
pada teori itu sudah dipandang sebagai hasil yang valid.25 

Penentuan validitas konstruk suatu instrumen harus 
dilakukan penelaahan teoritis terhadap suatu konsep dari variabel-
variabel yang hendak diukur, mulai dari perumusan konstruk, 
penentuan dimensi, dan indikator, sampai kepada penjabaran dan 
penulisan butir-butir atau item-item instrumen.26 Dengan demikian, 
suatu instrumen pengukuran memiliki validitas konstruk apabila 
tes tersebut sejauh mungkin mampu menghasilkan sekor yang 
konsisten dengan batasan atau jabaran konsep tentang sesuatu yang 
melandasi pengembangan tes tersebut. Beberapa pakar 
menggunakan istilah lain biasanya dikaitkan dengan validitas 
konstruk adalah trait validity, nomological validity, dan substantive 
validity.27  

Validitas konstruk sebuah tes adalah lingkup sejauh mana 
tes bisa dikatakan mengukur suatu konstruk atau sifat yang teoritis.
 Tiap konstruk di kembangkan untuk menjelaskan dan 
mengorganisir konsistensi-konsistensi respon yang diamat. 

 
24 Ibid., pp. 67-68. 
25 Sutrisno Hadi, Metodologi Research, jilid 2 (Yogyakarta:  Penerbit 

Andi, 2001), p. 113. 
26 Djaali (2004), op.cit., p. 68. 
27Sammel Messick, Validity Educational Measurement, 3rd Edition 

(New York: American Council on Education, Macmillam Publishing Company, 
1989),  pp. 13-103.  
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Konstruk-konstruk tersebut berasal dari hubungan-hubungan tetap 
antara ukuran-ukuran perilaku. Validasi konstruk membutuhkan 
akumulasi informasi secara bertahap dari berbagai sumber. 
Validitas konstruk memusatkan perhatian pada peran teori 
psikologis dalam penyusunan tes dan pada kebutuhan merumuskan 
hipotesis yang bisa dibuktikan atau tidak dibuktikan dalam proses 
validasi. 28  Pengujian validitas konstruk merupakan proses yang 
terus berlanjut sejalan dengan perkembangan konsep mengenai 
trait yang diukur.29 Validitas konstruk adalah penting pada tes-tes 
kepribadiaan (personality tests). 30 Validitas konstruk sangat 
berguna pada tes yang mengukur trait yang tidak memiliki kriteria 
eksternal. Bukti adanya validitas konstruk dapat pula ditemukan 
dari sumber-sumber lain yaitu: a) penilaian para pakar, b) analisis 
konsistensi internal tes, c) kajian korelasional, d) Questiniong 
examinees atau responden tentang tanggapan dalam tes.31 

Validasi pertama melalui validasi konstruk dengan tehnik 
pemeriksaan pakar atau melalui panel yang pada dasarnya 
menelaah seberapa jauh dimensi merupakan jabaran yang tepat 
dari konstruk, seberapa jauh indikator merupakan jabaran yang 
tepat dari dimensi, dan seberapa jauh butir-butir instrumen yang 
dibuat secara tepat dapat mengukur indikator. Menurut Djaali, 
proses validasi konsep/konstruk melalui panel adalah dengan 1) 
memeriksa instrumen mulai dari konstruksi sampai penyusunan 
butir dan, 2) menilai butir, dengan cara diberikan sekelompok 
panel untuk dinilai dengan tetap mengacu pada tolak ukur sebagai 
berikut: a) apakah dimensi yang dirumuskan sudah merupakan 

 
28 Anastasi, op.cit., p.126. 
29 Saifuddin Azwar, Dasar-Dasar Psikometri ( Yogyakarta: Pustaka 

Pelajar, 2003), p. 53. 
30 Aiken, L. R. Psychological Testing and Assessment 8th (Boston: 

Allyn and Bacon Inc.,1994), p. 102. 
31 Ibid., p. 99 
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jabaran yang tepat dari konstruk yang telah dirumuskan dan sesuai 
untuk mengukur konstruk dari variabel yang hendak diukur?, b) 
apakah indikator yang dirumuskan sudah merupakan jabaran yang 
tepat dari dimensi yang telah dirumuskan dan sesuai untuk 
mengukur konstruk dari variabel yang hendak diukur?, c) apakah 
butir-butir instrument yang dibuat telah sesuai untuk mengukur 
indikator-indikator yang hendak diukur? 32  Jelasnya bahwa 
sebagian besar dari upaya penelitian behavioral ilmiah haruslah 
dicurahkan pada apa yang dapat disebut telaah konstruk atau 
validasi konstruk dan ini membutuhkan analisis faktor.33 

b) Analisis faktor (factor analysis)  
Analisis faktor semata-mata menyediakan tehnik untuk 

pengelompokan butir-butir soal ke dalam kelompok-kelompok 
homogen dan independen. Pengelompokan semacam ini 
memperlancar penyelidikan validitas terhadap kriteria empiris, 
memungkinkan perpaduan skor yang lebih efesien untuk prediksi 
atas ktiteria spesifik, dan memberikan sumbangan terhadap definisi 
konstruk. 34  Analisis faktor dikembangkan sebagai sarana untuk 
mengidentifikasi sifat-sifat psikologis dan amat relevan bagi 
prosedur validasi konstruk. Azwar menambahkan bahwa analisis 
factor merupakan sekumpulan prosedur matematik yang kompleks 
guna menganalisis saling hubungan di antara variabel-variabel dan 
menjelaskan saling hubungan tersebut dalam bentuk kelompok 
variabel yang terbatas yang disebut faktor.35 Jadi pada prinsipnya 
analisis faktor bertujuan untuk data summarization, yakni 
mengidentifikasi adanya hubungan antar variable dengan 

 
32 Djaali (2004), op.cit., p. 95.  
33 Kerlinger, F. N. Asas-asas Penelitian Behavioral (Yogyakarta: Gajah 

Mada University Press, 2000), p. 1036 
34 Anastasi, op.cit., p. 366. 
35 Azwar, op.cit., p.56. 
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melakukan uji korelasi dan mereduksi data, yakni proses membuat 
variable set baru yang dinamakan faktor untuk menggantikan 
sejumlah variable tertentu. 36  Sebagaimana yang dikemukakan 
Anastasi bahwa tujuan utama analisis faktor adalah 
menyederhanakan deskripsi perilaku dengan mereduksi jumlah 
kategori dari banyak variabel tes pada awalnya ke beberapa factor 
atau sifat umum.37 Tepatnya, maksud dan kegunaan dasar analisis 
factor ada dua yaitu mengeksplorasi wilayah-wilayah variabel guna 
mengetahui dan menunjukkan factor-faktor yang diduga melandasi 
variabel-variabel itu dan menguji hipotesis tentang relasi antara 
variabel variabel.38 

Ditinjau dari tujuannya, maka analisis faktor dibedakan 
menjadi dua jenis 39  yaitu analisis faktor eksplorasi dan analisis 
faktor konfirmasi. Analisis faktor eksplorasi bertujuan untuk 
mengeksplorasi data untuk mendeskripsikan dan mereduksi data 
dengan cara mengelompokkan variable-variabel yang salaing 
berkorelasi dan membentuk faktor. Analisis faktor konfirmasi 
digunakan pada tahap lanjut dengan tujuan untuk menguji 
perbedaan yang dihipotesiskan antara kelompok subjek atau 
analisis konfirmasi kerap pula disebut sebagai prosedur 
untukmenguji model yang dihipotesiskan. Menurut Norussis ada 
empat langkah dasar untuk melakukan analisis faktor yaitu: a) 
menghitung matriks korelasi semua variable, b) mengekstarksi 
faktor, c) melakukan rotasi dan d) menghitung sekor faktor.40 

 
36 Singgih Santoso, SPSS Statistik Multivariat (Jakarta: PT. Elex Media 

Komputindo, 2003), p. 93 
37 Anastasi, op.cit., p. 128. 
38Kerlinger, op.cit., p.1035. 
39 Barbara G. Tabanick dan Linda S. Fidell, Using Multivariate 

Statistics (New York: HarperCollins Publishers, Inc. 1989), p. 599. 
40 Marija J. Norusis, SPSS for Windows Proffesional Statistics Release 6 

( Chicago, II: SPSS Inco, 1993), p. 50. 
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Pendekatan analisis faktor digunakan untuk mengevaluasi 
validitas konstruk tentang konsep kecerdasan emosional dalam 
kajian keberbaktan intelektual, dimana kajian ini antara lain 
bertujuan untuk mengungkapkan sruktur variabel yang mendasari 
pengukuran kecerdasan emosional siswa berbakat intelektual 
melalui uji konsisitensi antara konstruk yang diajukan dengan data 
empiris.  

c) Reliabilitas (reliability)  
Reliabilitas merujuk pada konsistensi skor yang dicapai 

oleh orang yang sama ketika mereka diuji-ulang dengan tes yang 
sama pada kesempatan yang berbeda, atau dengan seperangkat 
butir-butir yang ekuivalen yang berbeda, atau di bawah kondisi 
pengujian yang berbeda. 41  Menurut Thorndike 42  reliabilitas tes 
bukan mempermasalahkan apa yang diukur, tetapi 
mempermasalahkan ketetepatan hasil pengukuran, terlepas dari 
apapun yang diukurnya. Konsep reliabilitas ini mendasari 
perhitungan kesalahan pengukuran atas skor tunggal, yang biasa 
kita pakai untuk memprediksi kisaran fluktuasi yang mungkin 
muncul dalam skor individual sebagai hasil dari faktor-faktor 
peluang yang tidak diketahui atau irrelevan. Pada prinsipnya 
menunjukkan sejauhmana pengukuran itu dapat memberi hasil 
yang relatif tidak berbeda bila dilakukan pengukuran kembali 
terhadap subjek yang sama. 

Reliabilitas intrumen dibedakan atas dua macam, yaitu: 
(a) Reliablitas konsistensi tanggapan, (b) Reliabilitas konsistensi 
gabungan item. 43  Reliabilitas konsistensi tanggapan responden 
mempersoalkan apakah tanggapan responden atau objek ukur 

 
41 Ibid., p. 84. 
42 Robert M. Thorndike, Measurement and Evaluation in Psychology 

and Education, (Upper Saddle River, NJ: Merrill), pp. 96-97 
43 Djaali., op.cit., p. 74. 
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terhadap instrumen sudah baik atau konsisten dan dapat dilakukan 
dengan cara memberikan tes yang sama secara berulang kali 
kepada objek ukur atau responden yang sama. Adapun reliabilitas 
konsistensi gabungan item berkaitan dengan kemantapan atau 
konsistensi antara item-item suatu pengukuran.  
 Selanjutnya beberapa point penting yang juga merupakan 
tahapan dalam pengembangan instrument yang harus menjadi 
perhatian dalam pngembangan pengukuran kecerdasan emosional 
yakni; 

a) Penskalaan 
Terdapat empat macam model skala sikap yang paling 

sering digunakan, yaitu: a) summated rating scale (Skala Likert), 
b) equal-appering intervals (Skala Thurstone), c) cummulative 
scale (Skala Guttman), dan d) semantic defferential scales (Skala 
beda makna). 44  Instrumen yang dikembangkan pada kajian ini 
menggunakan skala likert dimana penskalaan model Likert (Gable, 
1986) merupakan metode penskalaan pernyataan sikap yang 
menggunakan distribusi respons sebagai dasar penentuan nilai 
skalanya45. Menurut Djaali skala dapat berbentuk skala sikap yang 
biasanya ditujukan untuk mengukur variabel yang bersifat internal 
psikologis dan diisi oleh responden yang bersangkutan46  dengan 
opsi sangat sering, sering, kadang-kadang, jarang dan tidak pernah 
yang berarti menanyakan keseringan berprilaku dimana banyaknya 
opsi menunjukkan panjang skala. Menurut Sumadi bahwa atribut 
psikologis hanya dapat diukur secara tidak langsung melalui 

 
44 Donald Ary, Lucy Cheser Jacobs dan Asghar Razavieh. Pengantar 

penelitian dalam Pendidikan. Terjemahan; Arif Furchan (Surabaya:Usaha 
Nasional, 1982), p. 266. 

45  Saifuddin Azwar, Sikap Manusia, Teori dan Pengukurannya 
(Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998), p.139. 

46 Djaali (2004), op.cit,.p. 85. 
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respons yang ditampilkan oleh subjek yang dihadapkan pada 
perangsang.47 

Beberapa petunjuk untuk menyusun skala likert di 
antaranya: a) tentukan objek yang dituju, kemudian tetapkan 
variabel yang akan diukur dengan skala tersebut, b) lakukan 
analisis variabel menjadi beberapa sub-variabel atau dimensi 
variabel lalu kembangkan indikator setiap dimensi tersebut, c) dari 
setiap indikator, tentukan ruang lingkup pernyataan sikap yang 
berkenaan dengan aspek kognisi, afeksi dan konasi terhadap objek 
sikap, d) susunlah pernyataan untuk masing-masing aspek tersebut 
dalam dua kategori, yaitu pernyataan positif dan negatif, secara 
seimbang banyaknya.48 
b) Penulisan Butir 

Djaali mengemukakan bahwa ada beberapa hal yang perlu 
diperhatikan pada penulisan butir instumen di antaranya; a) butir 
harus langsung mengukur indikator, b) jawaban terhadap butir 
instrumen dapat mengindikasikan ukuran indikator apakah keadaan 
responden berada atau dekat ke kutub positif atau negatif, c) butir 
dapat berbentuk pertanyaan atau pernyataan dengan menggunakan 
bahasa yang sederhana, jelas, tidak mengandung tafsiran ganda, 
singkat, dan komunikasi, d) opsi dari setiap pertanyaan atau 
pernyataan harus relevan menjawab pertanyaan atau pernyataan, e) 
banyaknya opsi menunjukkan panjang skala yang secara 
konseptual kontinum, karena distribusi responden secara teoritik 
mendekati distribusi normal, maka sebaiknya menggunakan skala 
ganjil.49 

Bertolak dari pendapat Djaali di atas maka penulisan butir 
instrumen ini berbentuk pernyataan dimana responden 

 
47 Sumadi Suryabrata, (2005), op.cit, p.182. 
48 Djaali (2004), op.cit  p. 91. 
49 Djaali (2004), op.cit. pp. 86-88. 



KECERDASAN EMOSIONAL SISWA BERBAKAT INTELEKTUAL 
 

 142 

berkedudukan sebagai orang pertama sehingga menggunakan kata 
ganti ”Saya”. Pernyataan-pernyataan yang disusun didasarkan pada 
kisi-kisi instrumen yang telah disusun atau dikembangkan dari 
variabel kecerdasan emosional yang terdiri dari dua komponen 
yakni kecerdasan emosional bersifat internal yaitu keterampilan 
dan kemampuan personal (personal competence) meliputi dimensi 
kesadaran diri (self-awareness), pengaturan diri (self-regulation), 
motivasi (self-motivation) dan komponen kecerdasan emosional 
siswa yang bersifat eksternal yaitu keterampilan dan kemampuan 
sosial (social competence) yang meliputi dimensi empati (emphaty) 
dan kerjasama (work together).  

Dimensi pertama, kesadaran diri (self-awareness) terdiri 
dari 5 (lima) indikator yaitu kesadaran dalam  a) mengenali jenis 
emosi yang dialami, b) dapat memberi kosa kata untuk perasaan 
yang dialami, c) menyadari penyebab emosi, d) kemampuan 
mengevaluasi emosi diri, dan e) mengenali perbedaan perasaan dan 
tindakan. Dari ke lima indikator ini dijabarkan ke dalam beberapa 
butir pernyataan. 

Dimensi kedua, pengaturan diri (self-regulation) terdiri 
dari 4 (empat) indikator yaitu a) terkontrol dalam bertindak, b) 
sadar atas potensi yang dimiliki, c) berusaha untuk tidak impulsive, 
dan d) dapat menentukan kegiatan belajar. Dari ke empat indikator 
ini dijabarkan kedalam beberapa butir pernyataan. 

Dimensi ke tiga, motivasi diri (self-motivation) terdiri dari 
4 (empat) indikator yaitu a) berpandangan positif dalam menilai 
segala sesuatu, b) mengadakan perubahan tingkah laku untuk 
mencapai tujuan, c) menentukan prioritas tujuan yang akan dicapai 
dengan jelas, d) antusias dalam mencapai prestasi. Dari ke empat 
indikator ini dijabarkan ke dalam butir pernyataan. 

Dimensi ke empat, empati (emphaty) yang terdiri dari 5 
(lima) indikator yaitu a) mengenali perasaan orang lain, b) 
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menghargai berbagai perbedaan orang mengenai berbagai hal, c) 
mampu menerima sudut pandang orang lain, d) kepekaan terhadap 
perasaan orang lain, dan e) menjadi pendengar yang baik bagi 
orang lain. Dari ke lima indikator ini dijabarkan ke dalam butir 
pernyataan. 

Dimensi ke lima, kerjasama (work together) terdiri dari 3 
(tiga) indikator yaitu a) bekerjasama dalam menyelesaikan 
masalah, b) menyeimbangkan kebutuhan sendiri dengan kebutuhan 
kelompok, c) berkomunikasi dengan orang lain secara efektif. Ke 
tiga indikator ini dijabarkan kedalam  butir pernyataan.  

Dengan demikian terdapat butir-butir pernyataan yang 
telah disusun berupa instrumen kecerdasan emosional siswa 
berbakat intelektual sebagai draft 1 yang siap divalidasi oleh 
beberapa pakar. 
3) Telaah Pakar 

Telaah pakar atau penilaian panelis pakar (judgment 
experts) pada dasarnya bertujuan untuk menelaah seberapa jauh 
dimensi merupakan jabaran yang tepat dari konstruk, seberapah 
jauh indikator merupakan jabaran yang tepat dari dimensi dan 
seberapa jauh butir-butir instrumen yang dibuat secara tepat dapat 
mengukur indikator50 . Telaah pakar difokuskan pada dua aspek 
yaitu mengetahui ketepatan sebagaimana yang dimaksud di atas 
dan kejelasan bahasa yang digunakan butir-butir instrumen dengan 
sasaran ukur, sebagaimana diuraikan pada definisi konsep, defisini 
operasional, dan kisi-kisi.  

Penilaian tentang ketepatan butir dengan dimensi dan 
indikator melibatkan 15 (lima) panelis yang mempunyai 
penguasaan tentang konsep yang bersangkutan. Kelima belas 
panelis ahli tersebut terdiri 1 (satu) orang master psikologi dan 1 
(satu) orang doktor psikologi yang berkecimpung dibidang 

 
50 Djaali, op.cit., p. 83. 



KECERDASAN EMOSIONAL SISWA BERBAKAT INTELEKTUAL 
 

 144 

pengukuran psikologi UI, 3 (tiga) orang master psikologi UGM 
yang juga kandidat S3 Psikologi, 1 (satu) orang guru besar bidang 
pendidikan, 4 (lima) orang doktor bidang penelitian dan evaluasi 
pendidikan, 2 (dua) orang doktor penelitian dan evaluasi bidang 
bimbingan dan konseling, 3 (tiga) orang kandidat doktor PEP.  

Penentuan tingkat ketepatan dan tingkat kejelasan bahasa 
yang digunakan dari tiap butir instrumen dengan dimensi, indikator 
dan sub indikator dari konsep kecerdasan emosional menggunakan 
skala penilaian rentang 1 sampai 5. Sekor 1 berarti sangat tidak 
tepat- sangat tidak jelas, sekor 2 berarti tidak tepat- tidak jelas, 
sekor 3 ragu-ragu, sekor 4 berarti tepat-jelas, dan sekor 5 sangat 
tepat–sangat jelas. Sesuai penetapan penilaian ini maka sekor 
maksimun yang diberikan seorang pakar untuk satu butir adalah 5, 
dan sekor minimum adalah 1. Selanjutnya dikembangkan lembar 
penilaian oleh para pakar pada saat menilai butir-butir instrumen 
(contoh pada tabel 4.1). Hasil penilaian tingkat ketepatan dan 
kejelasan terhadap butir-butir pernyataan instrumen dari 15 pakar 
tersebut direkapitulasi dengan menggunakan lembar rekapitulasi 
data penilaian instrumen seperti pada contoh tabel 3.4.  

Tabel 4.1. Contoh Lembar Penilaian Pakar 
Nama Penilai:…………………………………………… 

 
 

  Penilaian item 
No Pernyataan Ketepatan Kejelasan 
  ST T RR KT STT SJ J RR KJ STJ 
1.            
2.            
3.            
dst            
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Catatan Perbaikan:....................................................................... 
………………………………………………………................. 

Setelah sekor dari semua panelis pakar untuk setiap butir 
tercatat pada lembar rekapitulasi, selanjutnya dihitung total sekor 
untuk tiap-tiap butir dan total sekor ini kemudian dirata-rata 
dengan cara membagi total sekor dengan jumlah panelis pakar 
yaitu 15 (lima belas) pakar. Hasil rerata dari penilaian dikonfirmasi 
melalui kriteria penilaian butir dan tindak lanjutnya, lihat tabel 4.2. 

Tabel 4.2. Contoh Lembar Rekapitulasi Data Penilaian Butir 

Catatan dari pakar berupa komentar dan balikan verbal 
yang merupakan data kualitatif ditulis pada lembar lain untuk 
dianalisis secara kualitatif. Adapun kriteria yang digunakan untuk 
mengetahui tindak lanjut terhadap butir pernyataan instrumen 
setelah dilakukan penilaian tingkat ketepatan dan kejelasan butir-
butir instrumen dapat dilihat pada tabel 3.4. 

Tabel 4.3. Kriteria Penilaian Butir dan Tindak lanjutnya 
Rentang Rerata Kategori Tindak lanjut 

1,0 – 2,9 Tidak tepat/tidak jelas Ditolak 
3,0 – 3,9 Cukup  Diterima dengan 

revisi 
4,0 – 5,0 Tepat/Jelas Diterima tanpa revisi 

No Panelis Pakar Total Rerata 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1

0 

1

1 

1

2 

1

3 

1

4 

1

5 

  

1                  

2                  

3                  

Dst                  

Total                  
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Data yang telah tercatat pada tabel 4.2. selanjutnya 
dilakukan analisis varians dengan menggunakan rumus reliabilitas 
Hoyt yang bertujuan untuk melihat reliabilitas antar pakar.  

 

 

Keterangan: 
Rkk = koefisien reliabilitas 
RJKb = rata-rata jumlah kuadrat baris 
RJKe = rata-rata jumlah kuadrat eror 
 Hasil perhitungan realibilitas antar pakar dapat 

diinterpretasikan dengan menggunakan kriteria pada tabel 4.4. 

Tabel 4.4  Kebermaknaan Nilai Koefisien Reliabilitas Tes51 
Rentangan Kategori Tingkat hubungan 
0,00 – 0,19 Sangat lemah 
0,20 – 0,39 Lemah 
0,40 – 0,59 Sedang 
0,60 – 0,79 Kuat 
0,80 – 1,00 Sangat Kuat 

 
Setelah pengujian konstruk dari ahli selesai, maka 

diteruskan uji coba instrumen yang diuji cobakan pada sampel 
terbatas darimana populasi diambil. Setelah data ditabulasikan, 
maka pengujian validitas konstruk dilakukan dengan analisis 
faktor.  

 
51 Sugiyono, Statistik Untuk Penelitian (Bandung: Alfabeta, 1997), p. 

200. 

b

b
RJK

RJKRJK
r e
kk

-
=
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4) Revisi Butir 
Pada pengembangan instrumen kecerdasan emosional ini 

dilakukan revisi butir dengan 3 tahap yaitu: a) revisi pada tahap 
pengembangan  yakni revisi setelah validasi konstruk oleh pakar, 
b) revisi setelah dilakukan ujicoba 1 pada sampel terbatas, dan c) 
revisi pada tahap setelah uji lapangan atau ujicoba 2. Berikut 
diuraikan dari prosedur yang dilakukan untuk merevisi butir-butir 
pernyataan pada kuesioner pengukur kecerdasan emosional siswa  
berbakat intelektual. 

Pertama, revisi setelah validasi konstruk oleh pakar 
dilakukan berdasarkan hasil analisis telaah pakar secara kuantitatif 
dan kualitatif pada instrumen draf 1. Terdapat tiga hal yang direvisi 
yakni: (a) merevisi ketepatan butir dengan dimensi dan indikator, 
(b) merevisi kejelasan bahasa yang digunakan, (c) Mengeluarkan 
atau mengeliminasi butir-butir yang ditolak atau tidak layak untuk 
dimasukkan pada kuesioner, (d) penyusunan kisi-kisi penyebaran 
butir yang terpilih pada kuesioner kecerdasan emosional siswa 
berbakat intelektual yang merupakan draft 2.  

Kedua, revisi setelah dilakukan ujicoba pertam dengan 
menggunakan instrumen draft 2 pada sampel terbatas yang 
berjumlah 90 siswa SMU yang mengikuti program akselerasi. 
Revisi dilakukan berdasarkan hasil analisis faktor dari dimensi-
dimensi kecerdasan emosional dimana dilakukan perakitan ulang 
kisi-kisi penyebaran butir sesuai dengan faktor-faktor yang 
terbentuk dan menghasilkan instrumen kecerdasan emosional draft 
3.  

Ketiga, revisi pada tahap setelah uji lapangan atau ujicoba 
2 dengan menggunakan instrumen draft 3 hasil revisi dari ujicoba 1 
pada sampel sebanyak 250 siswa SMU dari kelas akselerasi di 9 
(sembilan) sekolah. Revisi atau penyusunan ulang butir-butir 
instrumen kecerdasan emosional siswa berbakat intelektual yang 
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berdasarkan faktor-faktor yang terbentuk sebagai hasil dari analisis 
faktor dan diperoleh instrumen final kecerdasan emosional siswa 
berbakat intelektual yang telah divalidasi dan dianggap reliabel dan 
objektif untuk mengukur tingkat kecerdasan emosional siswa 
berbakat intelektual. Selanjutnya instrumen ini dilengkapi dengan 
Pedoman Penggunaan Instrumen yang terdiri dari cara 
penggunaan, standar waktu dan tempat, penskoran dan penafsiran 
hasil. 
5) Pembakuan Instrumen 

1) Deskripsi Proses Pembakuan 
Proses pembakuan instrumen kecerdasan emosional siswa 

dimaksudkan untuk diperolehnya alat ukur kecerdasan 
emosional bagi siswa berbakat intelektual yang valid dan 
reliabel yang digunakan untuk mengukur atau mengidentifikasi 
tingkat kematangan atau kedudukan siswa dalam skala 
kecerdasan emosional. Proses pembakuan instrumen ini 
melewati beberapa tahap yakni; a) mensintesa konstruk 
kecerdasan emosional siswa berbakat intelektual, b) 
mengkonfirmasikan konstruk, dimensi dan indikator melalui 
telaah pakar, c) mengkonfirmasikan konstruk melalui analisis 
faktor yang terdiri dari serangkaian analisis sebagai persyarat 
bagi analisis faktor, 3) malakukan analisis reliabilitas.  

Schutte berpendapat  bahwa pengukuran yang valid 
dan reliabel pada pengukuran kecerdasan emotional dan 
komponen-komponennya adalah upaya penting untuk: 1) 
pendalaman teori dari lingkup kecerdasan emosional, 2) 
mengkaji sifat dasar dari kecerdasan emotional, 3) 
memprediksi fungsi masa depan individu seperti, pekerjaan, 
program pelatihan dan lain lain, 4) mengidentifikasi individu 
yang mengalami kecenderung defisit ketrampilan kecerdasan 
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emotional, dan 5) mengevaluasi effektivitas intervensi yang 
dirancang untuk peningkatan kecerdasan emotional52 
2) Kriteria Tes Baku 

Instrumen baku adalah instrumen yang disusun oleh 
para ahli dan telah dikalibrasi, mempunyai petunjuk 
pelaksanaan yang jelas, memiliki acuan norma untuk 
menginterpretasi suatu skor, dan yang utama adalah kesahihan 
(validity), kepercayaan (reliability)53. Validitas dan reliabilitas 
instrumen merupakan indikator utama dari kualitas suatu 
instrumen. Anastasi dan Urbina 54  mengungkapkan indikator 
kualitas instrumen meliputi: 1) memiliki validitas yang tinggi, 
2) memiliki reliabillitas yang tinggi, 3) bersifat objektif, 4) 
bersifat  baku, dan 5) memiliki efisiensi tinggi. 

6) Uji coba Empiris 
Pengujian pada instrumen dilakukan beberapa tahap yakni; 

a) pengujian konstruk para ahli, b) Ujicoba 1 pada sampel terbatas 
berjumlah 90 siswa dari 3 sekolah, c) ujicoba 2 pada sampel 
berjumlah 250 siswa dari 9 (Sembilan) SMU yang 
menyelenggarakan program kelas akselerasi. Dari data yang telah 
dikumpulkan pada ujicoba 1 dan ujicoba 2, maka data 
ditabulasikan lalu dilakukan pengujian validitas konstruk dengan 
menggunakan analisis faktor.  

1) Uji Validitas Konstruk 
Uji validitas konstruk dalam penelitian pengembangan 

instrumen ini dilakukan dua tahap analisis, yaitu tahap teoritik 
dan tahap empirik. Ujicoba teoritik instrumen pengukur 
kecerdasan emosional siswa dilakukan melalui pertimbangan 

 
52 Schutte, op.cit., p. 13. 
53 Ebel, R. L. and Frisbie, D.A, Essential of Educational 

Measurement (New Jersey: Englewood Chiffs,1986), p. 30. 
54 Anastasi (1997), op.cit,. pp. 4-9. 
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pakar yang diminta menilai ketepatan dan tingkat kejelasan 
bahasa pada setiap butir dengan dimensi, indikator dan sub 
indikator dari konsep kecerdasan emosional. Sedangkan 
pengujian validitas konstruk secara empiris dilakukan dengan 
analisis faktor dimana tujuan dari analisis factor dalam 
penelitian ini adalah: a) menguji struktur factor yang dibangun 
berdasarkan sintesa konsep-konsep yang relevan dalam 
penyusunan pengukuran kecerdasan emosional siswa berbakat 
intelektual, b) mengetahui kesesuaian pengelompokan butir-
butir dengan faktor yang mendasarinya, c) mengetahui 
sejauhmana hubungan butir-butir instrumen dengan faktor 
yang melandasinya. Menurut Santoso55 beberapa asumsi yang 
harus dipenuhi pada analisis factor; a) besar korelasi atau 
korelasi antar independen variabel harus cukup kuat, misal di 
atas 0.5, b) besar korelasi parsial, korelasi antar dua variable 
dengan menganggap tetap variabel lain, justru harus lebih 
kecil. Deteksi terhadap korelasi partial diberikan lewat pilihan 
anti-image correlation, c) pengujian seluruh matriks korelasi 
yang diukur dengan besaran Bartlett’s test of sphericity atau 
Measure Sampling of Adequacy (MSA). Pengujian ini 
mengharuskan adanya korelasi yang signifikan di antara paling 
sedikit beberapa variable. Sehingga objek utama dari analisis 
factor adalah menyederhanakan deskripsi data dengan 
mereduksi sejumlah variable atau dimensi yang diperlukan.56 

Adapun langkah-langkah penggunaan analis faktor 
adalah sebagai berikut: Tahap pertama adalah menilai mana 
saja variable (butir instrumen) yang dianggap layak 
(appropriatness) untuk dimasukkan dalam analisis selanjutnya. 
Pengujian ini dilakukan dengan memasukkan semua variabel 

 
55  Ibid., pp. 94-95. 
56 Anastasi (1997),.op.cit. 302. 
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yang ada, kemudian dilakukan sejumlah pengujian. Logika 
pengujian adalah jika semua variabel memang mempunyai 
kecenderungan mengelompok dan membentuk sebuah faktor, 
maka variabel tersebut akan mempunyai korelasi yang cukup 
tinggi dengan variabel lain, variabel dengan korelasi yang 
lemah dengan variable lain cenderung tidak akan 
mengelompok dalam faktor tertentu.  

Uji kelayakan yang digunakan adalah nilai Kaiser-
Meyer-Olkin Measure of sampling of Adequacy dan Bartlett’s 
test of sphericity. Ukuran kelayakan pensampelan (Measure of 
Sampling of Adequacy-MSA) pada dasarnya adalah suatu 
indeks yang digunakan untuk membandingkan antara kuatnya 
nilai koefisien korelasi amatan dengan kuatnya koefisien 
korelasi partial57  Kriteria yang digunakan untuk menentukan 
ukuran kelayakan pensampelan dapat dilihat pada tabel 4.5 
berikut. 

Tabel 4.5 Kriteria Ukuran kelayakan Pensampelan58 

Rentangan Nilai MSA Deskripsi Kualitatif 
0,81 – 1,00 
0,71 – 0,80 
0,61 – 0,70 
0,51 – 0,60 
0,00 – 0,50 

Bagus (meritorious) 
Sedang (middling) 

Rata-rata (mediocre) 
Jelek (miserable) 

Ditolak (unacceptable) 
 

Angka MSA berkisar 0 sampai 1 dengan kriteria MSA=1, 
variable tersebut dapat diprediksi tanpa kesalahan oleh variabel 
yang lain, MSA > 0.5, variable masih bisa diprediksi dan bisa 
dianalisis lebih lanjut, MSA < 0.5, variable tidak bisa diprediksi 

 
57 Marija j Norosis (1993), op.cit., p. 52. 
58 Hair, Jr., Tatham, dan Black, op.cit., p. 99. 
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dan tidak bisa dianalisis lebih lanjut, atau dikeluarkan dari variable 
lainnya59. 

Tahap kedua, melakukan proses inti dari analisis factor, 
yaitu melakukan proses ekstraksi terhadap butir-butir yang 
memenuhi persyaratan sehingga terbentuk factor dengan 
menggunakan metode Principal Component Analysis (PCA).   

Ketiga, untuk kemantapan penetapan variabel ke dalam 
factor tertentu, jika diperlukan, dilakukan proses rotasi factor. 
Pengecekan dilakukan melalui nilai communalities untuk masing-
masing variabel (jumlah varians dari suatu variabel mula-mula 
yang dapat dijelaskan oleh factor yang ada). Selain itu, pengecekan 
dilakukan dengan melihat nilai eigenvalues (eigenvalues > 1 untuk 
faktor yang terbentuk), scree plot dan komponen matriksnya untuk 
melihat factor loadings pada rotated component matrix yang 
ditunjukkan dengan nilai korelasinya (dengan ketentuan r > 0,30)60. 

Keempat, Setelah faktor-faktor terbentuk dengan variabel-
variabel anggotanya yang tepat, selanjutnya dilakukan penamaan 
pada faktor-faktor yang terbentuk. (Analisis  data dilakukan 
dengan menggunakan perangkat lunak program analisis data SPSS 
for indows ver. 16.00 pada personal computer). 

 
2) Uji Reliabilitas 

Uji reliabilitas yang digunakan; pertama, koefisien 
reliabilitas antar pakar dengan analisis varians menggunakan 
rumus reliabilitas Hoyt yang bertujuan untuk menentukan tingkat 
konsistensi atau kesepakatan para panelis pakar. Kedua, koefisien 
reliabilitas konsistensi  gabungan item yang berkaitan dengan 
kemantapan atau konsistensi antara item-item untuk melihat 

 
59 Santoso, op.cit,.p. 101. 
60 Tabachnik dan Fidel, op.cit., p. 639-640. 



KECERDASAN EMOSIONAL SISWA BERBAKAT INTELEKTUAL 
 

 153 

tingkat reliabilitas hasil ujicoba empirik 1 dan 2 dengan 
menggunakan rumus Alpha Cronbach.  

Makin tinggi koefisien reliabilitas suatu instrumen, maka 
kemungkinan kesalahan yang terjadi akan semakin kecil. Menurut 
Naga koefisien reliabilitas yang memadai hendaknya terletak di 
atas 0,75.61  Sedangkan menurut Nunnally bahwa koefisien yang 
memadai sebaiknya terletak di atas 0,6062 atau koefisien reliabilitas 
pada taraf 0,70 atau lebih biasanya dapat diterima sebagai 
reliabilitas yang baik.63  

7) Metode Penskoran 
Penskoran adalah suatu proses pengubahan jawaban 

instrumen menjadi angka-angka yang merupakan nilai kuantitatif 
dari suatu jawaban terhadap item dalam instrumen jadi penskoran 
merupakan kuantifikasi terhadap jawaban instrumen. Dengan 
memberikan skor dapat diperoleh deskripsi tentang nilai atau harga 
suatu variabel untuk masing-masing unit analisis dalam 
penelitian. 64  Dengan demikian diharapkan bahwa hasil ukur tes 
tersebut akan dapat mengungkapkan dengan tepat ciri atau keadaan 
yang sesungguhnya dari objek ukur. Berdasarkan skala yang 
digunakan pada instrumen ini yakni skala Likert maka skor yang 
diberikan terhadap pernyataan positif dan pernyataan negatif yang 
diajukan adalah kebalikannya (lihat tabel 3.6) dimana dinilai oleh 
subjek dengan 5 (lima) pilihan: a)selalu, b) sering, c) kadang-
kadang, d) jarang, e) tidak pernah. 

 
 

61 Naga (1992), op.cit.,p. 129. 
62Jum C Nunnally, Introduction to Psychological Measurement 

(New York: McGraw Hill Book Company, 1970), p. 129. 
63 Mark S Litwin. How to Measure Survey Reliability dan 

Validity (London: Sage Publications, 1995), p. 31. 
64 Djaali (2004), op.cit., p. 120. 
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Tabel 4.6. Penetapan Skor Jawaban Instrumen 
Skor jawaban a b c d e 

Pernyataan positif 5 4 3 2 1 
Pernyataan negatif 1 2 3 4 5 

 
Pada tabel 4.6 di atas terlihat bahwa untuk pernyataan 

positif skor skalanya 5 untuk selalu, 4 untuk sering, 3 untuk 
kadang-kadang, 2 untuk jarang, 1 untuk jawaban tidak pernah. 
Adapun pernyataan negatif maka skor skalanya adalah 5 untuk 
tidak pernah, 4 untuk jarang, 3 untuk kadang-kadang, 2 untuk 
sering, dan 1 untuk selalu. Dengan demikian skor maksimal yang 
diperoleh adalah jumlah item dalam instrumen kecerdasan 
emosional dikalikan dengan 5 atau 5k dan skor minimalnya adalah 
jumlah item atau k, jadi rentang skor teoritiknya adalah k – 5k 
(lihat Djaali)65 
a. Norma 

Penyusunan norma bagi penggunaan instrumen pengukur 
kecerdasan emosional ini disesuaikan dengan karakteristik 
responden yakni siswa berbakat intelektual yang mengikuti 
program kelas akaselerasi. Ungkapan Sumadi bahwa hal yang 
mungkin diperlukan bagi penyusunan norma instrumen adalah 
pengembangan profil subjek atau kelompok subjek pada 
komponen-komponen yang diukur. 66  Diperolehnya alat ukur 
kecerdasan emosional bagi siswa berbakat intelektual dengan skala 
skala likert yang dilengkapi petunjuk penggunaan, standar waktu 
yang dibutuhkan menyelesaikan instrumen adalah 45  menit, tehnik 
penskoran dan penafsiran hasil akan memudahkan penggunaan 
instrument. 

 
65 Djaali (2004), op.cit., p.126. 
66 Sumadi (2005), op.cit., p. 183.  
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2. Hasil Pengembangan Pengukuran Kecerdasan Emosional 
Siswa Berbakat Intelektual 

Pengembangan instrumen pengukur kecerdasan emosional 
siswa berbakat intelektual didasarkan pada pemikiran bahwa anak-
anak yang telah diidentifikasi sebagai anak berbakat intelektual 
dan memperoleh program layanan khusus dengan diikutsertakan 
pada program percepatan belajar atau kelas akselerasi mengalami 
berbagai masalah yang berhubungan dengan atribut psikologis 
termasuk penyesuaian emosional.  

Beberapa tulisan para pakar dalam bidang keberbakatan, 
keberatan terhadap penyelenggaraan program akselerasi ini terletak 
pada masalah hambatan sosial dan kesejahteraan emosional 
siswa.67 Semua anak berbakat sering mengalami kecemasan dan 
stress, dan sebagian di antara mereka tidak mampu mengatasi.68 
Untuk itu diperlukan perhatian yang  mendalam tentang 
kecerdasan emosional siswa berbakat intelektual dengan 
melakukan penelitian pengembangan instrumen pengukur 
kecerdasan emosional siswa.  

Diperolehnya alat ukur kecerdasan emosional yang valid 
dan reliabel bagi siswa berbakat intelektual sebagai alat ukur atau 
alat identifikasi untuk mengetahui tingkat kematangan dan 
kedudukan siswa dalam skala kecerdasan emosional diharapkan 
dapat memberikan kontribusi baik secara teoritis maupun secara 
praktis. Untuk itu pembahasan secara utuh dari proses 
pengembangan instrumen pengukur kecerdasan emosional siswa 
berbakat intelektual yang telah dilakukan dengan 2 (dua) tahap 

 
67 Hawadi, op.cit., p. 41. 
68 Conny R. Semiawan,  Perspektif Pendidikan Anak Berbakat  

(Jakarta: PT.Grasindo. 1997), p. 226. 
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yakni tahap pengembangan dan hingga tahap uji empiris akan 
diuraikan sebagai berikut. 

Hasil yang diperoleh dari tahap pengembangan yakni; 
pertama, diperolehnya konstruk-konstruk dari kajian-kajian 
konseptual kecerdasan emosional dimana konsep-konsep 
kecerdasan emosional ini berangkat dari teori pendapat pakar yakni 
Peter Solovey dan John Meyer (1990), Goleman (1995), Cooper 
(1997), Shapiro (1997), Simmons (1997), Bar-On (1998), Davies 
(2002), Caruso (2002) dan lain-lain namun secara khusus Gardner 
(Howard Gardner’s “Frames of Mind, 1983), Goleman (1998) 
mengemukakan bahwa kecerdasan emosional terdiri atas dua ranah 
yaitu: Kemampuan pribadi (personal competence) yang dikenal 
sebagai kecerdasan intrapersonal (Gardner’s intrapersonal 
intelligence) dan kemampuan social (social competence) yang 
dikenal sebagai kecerdasan interpersonal (Gardner’s interpersonal 
intelligence)69 , oleh Salovey memperluas menjadi lima wilayah 
utama: (1) mengenali emosi diri (knowing one’s emotions), (2) 
mengelola emosi (managing emotions), (3) memotivasi diri sendiri 
(motivating one’s self), (3) mengenali emosi orang lain 
(recognizing emotions in other), dan (4) membina hubungan 
(handling relationships). 70  Adapun konsep keberbakatan 
intelektual berangkat dari konsep keberbakatan Renzulli dengan 
teorinya “The Three Ring Conception” bahwa keberbakatan 
muncul jika terdapat 3 (tiga) dimensi yakni intelligensi 
(intelligence Question), kreativitas (Creativity) dan komitmen 
terhadap tugas (task commitment). 

Berdasarkan hasil kajian konseptual kecerdasan emosional 
dan kajian keberbakatan intelektual maka diperoleh perumusan 
konstruk yang menjadi landasan bagi pengembangan instrumen ini 

 
69 Dattner, op.cit., p. 6. 
70 Goleman (1995), op.cit., p. 43. 
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yang terdiri dari dua ranah yakni 1) kecerdasan emosional yang 
bersifat intrapersonal dengan dimensi kesadaran-diri (self-
awareness), pengaturan diri (self-regulation) dan motivasi diri 
(self-motivation), dan 2) kecerdasan emosional yang bersifat 
interpersonal dengan dimensi empati (emphaty) dan kerjasama 
(work together). Dari kelima dimensi tersebut dijabarkan menjadi 
21 (dua puluh satu) indikator dan disusun dalam bentuk kisi-kisi 
instrumen pengukur kecerdasan emosional, sebagaimana yang 
dikemukakan Djaali (2004) bahwa penentuan validitas konstruk 
suatu instrumen harus dilakukan penelaahan teoritis terhadap suatu 
konsep dari variabel-variabel yang hendak diukur, mulai dari 
perumusan konstruk, penentuan dimensi, dan indikator, sampai 
kepada penjabaran dan penulisan butir-butir atau item-item 
instrumen.71 

Kedua, diperolehnya instrumen kecerdasan emosional 
dengan butir-butir yang berjumlah 100 butir (draft 1) yang 
dikembangkan dari kisi-kisi instrumen dan siap divalidasi oleh 
kelompok panelis dimana penilaian terdiri dari 2 jenis yaitu 
penilaian ketepatan butir dengan dimensi dan indikator, dan 
penilaian kejelasan bahasa yang digunakan. Melalui proses reviu 
dari sejumlah 15 (lima belas) pakar dihasilkan sebanyak 25 (dua 
puluh lima) butir yang direvisi baik dari segi ketepatan butir dan 
indikator dan juga dari segi kejelasan bahasa yang digunakan. 
Adapun butir yang tidak layak atau dieleminasi sejumlah 14 
(empat belas) butir. Dengan demikian, dari hasil validasi pakar 
didapatkan 86 (delapan puluh enam) butir yang layak. 

 Ketiga, diperolehnya instrumen kecerdasan emosional 
siswa berbakat intelektual (draft 2) dengan jumlah sebanyak  86 
butir (43 butir pernyataan positif dan 43 butir pernyataan negatif) 
yang merupakan hasil revisi draft 1 berdasarkan hasil validitas dari 

 
71 Djaali (2004), op.cit., p. 68. 
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kelompok panelis dengan nilai koefisien reliabilitas 0,89 

menunjukkan bahwa konsistensi hasil penilaian antar panelis 
tergolong  “sangat kuat”  berdasarkan kriteria pada tabel 3.5 yang 
juga bermakna para panelis memiliki konsistensi yang tinggi dalam 
memberikan sekor pada saat mereviu butir-butir pada kuesioner, 
sehingga butir-butir pernyataan pada instrumen pengukur 
kecerdasan emosional siswa berbakat intelektual sudah memadai 
untuk digunakan lebih lanjut. 

Adapun pengembangan instrumen kecerdasan emosional 
siswa berbakat intelektual pada tahap uji empiris dilakukan 
sebanyak 2 (dua) kali dan diperoleh hasil yakni; pertama, 
diperolehnya instrumen kecerdasan emosional siswa berbakat 
intelektual (draft 3) dengan jumlah 69 (enam puluh sembilan) 
butir, yang merupakan revisi hasil ujicoba pertama. Pelaksanaan 
ujicoba pertama dilakukan pada siswa SMU yang belajar di kelas 
akselerasi dan telah dididentifikasi sebagai anak berbakat 
intelektual sejumlah 90 (Sembilan puluh) siswa dari 3 (tiga) 
SMUN. Tujuan pelaksanaan ujicoba pertama adalah untuk 
pengujian validitas konstruk instrumen kecerdasan emosional yang 
telah dikembangkan dan mengetahui tingkat reliabilitas. Pengujian 
ini menggunakan analisis faktor pada masing-masing dimensi 
yakni analisis faktor dimensi kesadaran diri, pengaturan diri, 
motivasi diri, empati dan pada dimensi kerjasama.  Analisis faktor 
perdimensi dilakukan untuk menghindari pengelompokan yang 
tidak sesuai atau bertentangan dengan landasan teoritis, dimana 
kecerdasan emosional secara konseptual memiliki 2 (dua) wilayah 
yakni kecerdasan emosional yang bersifat intrapersonal dan yang 
bersifat interpersonal dan masing-masing memiliki dimensi. Agung 
menyebutkan sebagai penerapan faktor analisis secara tidak 
langsung, dalam hal ini, dilakukan beberapa faktor analisis sesuai 
dengan kelompok-kelompok variabel yang dibentuk berdasarkan 
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seluruh variabel yang diperhatikan untuk mengukur suatu konsep 
tertentu.72 

Kedua, diperolehnya instrumen kecerdasan emosional 
siswa berbakat intelektual sebagai instrumen final dengan jumlah 
65 (enam puluh lima) butir pernyataan yang terpilih, yang 
merupakan revisi hasil ujicoba kedua. Pelaksanaan ujicoba kedua 
dilakukan pada siswa SMU yang belajar di kelas akselerasi 
sejumlah 250 (dua ratus lima puluh) siswa dari 9 (sembilan) 
SMUN. Uji validitas konstruk  menghasil 23 (dua puluh tiga) 
faktor yang terkonfirmasi dari 5 (lima) dimensi yakni dimensi 
kesadaran diri (self-awareness) sebanyak 5 (lima) faktor 
(mengenali jenis emosi, memberi kosa kata, menyadari penyebab 
emosi, mengevaluasi emosi, mengenali perbedaan perasaan dan 
pikiran), dimensi pengaturan diri (self-regulation) terdiri dari 6 
(enam) faktor yang terbentuk (terkontrol dalam bertindak, berusaha 
untuk tidak impulsif, sadar atas potensi yang dimiliki, menentukan 
kegiatan pilihan belajar, focus terhadap tujuan dan faktor memiliki 
kendali perasaan), dimensi motivasi diri (self- motivation) 
sebanyak 4 (empat) faktor yakni berpandangan positif, melakukan 
perubahan tigkah laku untuk mencapai tujuan, menentukan 
prioritas tujuan yang akan dicapai, dan faktor antusias dalam 
mencapai prestasi, dimensi empati (emphaty) terdiri dari 5 (lima) 
faktor (mengenali perasaan orang lain, menghargai perbedaan 
perasaan orang mengenai berbagai hal, kepekaan terhadap 
perasaan orang lain, dan faktor pendengar yang baik bagi orang 
lain), adapun dimensi kerjasama (work together) terdiri dari 3 
(tiga) faktor yaitu faktor bekerjasama menyelesaikan masalah, 
menyeimbangkan kebutuhan sendiri dengan kebutuhan kelompok, 
dan berkomunikasi dengan orang lain secara efektif.  

 
72 I Gusti Ngurah Agung, Metode Penelitian Sosial 2, Pengertian 

dan Pemakaian Praktis (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1998), p. 311 
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Ketiga, hasil pengujian validitas konstruk instrumen 
pengukur kecerdasan emosional siswa berbakat intelektual untuk 
masing-masing dimensi dirangkum pada tabel 4.7 yang mana 
serangkaian analisis pada analisis faktor telah dilakukan yakni uji 
kelayakan pensampelan variabel/butir (MSA-KMO) dan uji 
Bartlett’s untuk uji bentuk matriks korelasi yang terbentuk, 
ekstraksi dan rotasi faktor, uji kecocokan data pada pembentukan 
faktor (Uji Goodness-of-Fit).  

Rekapitulasi hasil validitas konstruk ditampilkan pada 
tabel 4.7 dimana ukuran kelayan pensampelan  menunjukkan 
angka KMO-MSA terjadi kenaikan nilai indeks pada masing-
masing dimensi yaitu pada dimensi kesadaran diri sebesar 0,741 
menjadi 0,949, dimensi pengaturan diri sebesar 0,732 menjadi 
0,752, dimensi motivasi diri sebesar 0,771 menjadi 0,776, dimensi 
empati sebesar 0,770 menjadi 0,774, dan dimensi kerjasama 
sebesar 0,782 menjadi 0,804. Hal ini berarti bahwa pensampelan 
tetap layak dan berada pada kategori sedang (middling), khusus 
dimensi kerjasama berada pada kategori bagus (meritorious), yang 
mana angka KMO (Keiser- Meiyer- Olkin) merupakan indeks 
untuk membandingkan koefisien korelasi sampel (yang 
diobservasi) dengan koefisien korelasi partial.73  

Demikian pula uji Bartlett’s yang dihasilkan menunjukkan 
bahwa matriks yang terbentuk pada uji kelayakan bukan matriks 
identitas dan terjadi kenaikan nilai chi-kuadrat pada ke 5 (lima) 
dimensi dengan nilai chi-kuadrat pada ujicoba pertama yang 
terbesar pada dimensi empati yakni 0,459,707 dengan df= 78 dan 
nilai chi-kuadrat terkecil adalah 250,543 pada dimensi kesadaran 
diri. Sedangkan pada ujicoba kedua, nilai chi-kuadrat yang terbesar 
700,758 dengan df=120 pada dimensi pengaturan diri dan yang 
terkecil 335,171 dengan df=66. Selanjutnya pemeriksaan terhadap 

 
73 ibid, p. 300. 
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nilai MSA (measure of sampling adequacy) pada tabel anti image 
correlation dilakukan untuk memastikan bahwa pensampelan telah 
layak dilakukan terhadap variabel butir dengan ketentuan nilai 
MSA > 0,5, sehingga butir yang nilai MSA dibawah 0,5 
dieliminasi, dalam hal ini pada ujicoba 1 digugurkan 17 (tujuh 
belas) butir variabel, dan pada ujicoba kedua sebanyak 4 (empat) 
variabel butir yang tidak layak. 

Ekstraksi dan rotasi faktor dengan menggunakan metode 
PCA (Principal Component Analysis) pada ujicoba pertama dan 
kedua berhasil menkonfirmasi 23 (dua puluh tiga) faktor dengan 
rentangan muatan faktornya pada masing-masing dimensi antara 
0,484 dan 0,882 (nilai maximum) terbesar  dari dimensi pengaturan 
diri,  antara 0,472 (nilai minimum) terkecil dan 0,822 dari dimensi 
motivasi diri pada ujicoba 1, adapun pada ujicoba 2 antara 0, 434 
dan 0,869 (nilai maximum) terbesar pada dimensi motivasi diri, 
antara 0,425 (nilai minimum) terkecil dan 0,819 pada dimensi 
pengaturan diri. Tampak pula bahwa terjadi penurunan jumlah 
variabel butir terhadap yang faktor yang dikonfirmasi yakni dari 69 
butir menjadi 65 butir. Untuk melihat jumlah varians faktor yang 
terbentuk pada masing-masing dimensi dapat dilihat pada tabel 4.8 
dimana jumlah varians faktor terbesar 68,066% dengan 8 (delapan) 
kali putaran dan 62,523% dengan 7 (tujuh) kali putaran dari 
dimensi pengaturan diri baik pada ujicoba 1 dan ujicoba 2. 
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Tabel 4.8 Rangkuman Jumlah Varians Faktor yang Terbentuk 

Tahap Dimensi Putaran 
(iterasi) 

Kumulatif varians(%) 

Ujicoba 1 Kesadaran Diri 8 63,472 
 Pengaturan 

Diri 
8 68,066 

 Motivasi Diri 14 64,949 
 Empati 7 67,271 
 Kerjasama 3 52,538 

Ujicoba 2 Kesadaran Diri 10 61,459 
 Pengaturan 

Diri 
7 62,523 

 Motivasi Diri 7 54,590 
 Empati 7 61,424 
 Kerjasama 15 58,479 

 

Selanjutnya pendekatan konfirmatori melalui metode 
kebolehjadian maksimun atau ML (Maximum Likelihood) 
digunakan untuk menguji apakah estimasi model hubungan masing-
masing faktor pada dimensi yang telah terungkap berdistribusi 
normal. Hasil uji goodness of fit test menghasilkan indeks terbesar 
60,311 dengan derajat kebebasan 40 dan 80,363 dengan df=31 pada 
dimensi empati untuk ujicoba 1 dan ujicoba 2, indek terendah 
20,605 pada dimensi kesadaran diri ujicoba 1 dan 19,140 dengan 
df=18 pada dimensi kerjasama untuk ujicoba 2.  

Pengelompokan butir yang memperlihatkan perbandingan 
hasil uji validitas konstruk yang dimulai pada tahap pengembangan 
melalui reviu pakar dan tahap pengujian empiris dengan ujicoba 1 
dan ujicoba 2 yang dianalisis dengan melalui analisis faktor. 
Tampak pada hasil ujicoba 1 terbentuk 2 (dua) faktor pada dimensi 
pengaturan diri yakni faktor focus terhadap tujuan dan faktor kendali 
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perasaan, dari 4 (empat) faktor menjadi 6 (enam) faktor dan 1 (satu) 
faktor (semangat kerja) pada dimensi motivasi dari 4 (empat) faktor 
menjadi 5 (lima) faktor. Sedangkan pada dimensi kerjasama 
tereduksi 1 (satu) faktor yakni faktor menyeimbangkan kebutuhan 
sendiri dengan kebutuhan kelompok. Namun hasil ujicoba kedua 
menunjukkan pada dimensi motivasi diri 1(satu) faktor tereduksi 
dan 1 (satu) faktor terbentuk kembali pada dimensi kerjasama. 
Sehingga faktor yang diestimasi dari awal terbukti yakni 5 (lima) 
faktor pada dimensi Motivasi diri dan 3(tiga) faktor pada dimensi 
kerjasama.  

Tabel 4. 9 menampilkan rangkuman hasil uji reliabilitas 
pada ujicoba pertama dan ujicoba kedua yang menunjukkan nilai 
koefisien reliabilitas alpha cronbach dari instrumen kecerdasan 
emosional siswa berbakat intelektual tergolong kuat (0,842 dan 
0,815). 

Tabel  4.9  Rangkuman Hasil Uji Reliabilitas 

Tahap Jumlah sampel Cronbach's Alpha Jumlah Butir 
Ujicoba 1 90 0,842 69 
Ujiciba 2 250 0,815 65 

 

Dengan demikian penggunaan analisis faktor dengan 
metode eksploratori (PCA) dan metode konfirmatori (ML) 
menunjukkan hasil bahwa instrumen pengukur kecerdasan 
emosional siswa berbakat inteltual yang telah dikembangkan telah 
memiliki validitas konstruk dan reliabilitas  yang baik. Instrumen 
pengukur kecerdasan emosional siswa berbakat intelektual dapat 
dilihat pada lampiran 2. 
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C.  Model Pengukuran Kecerdasan Emosional Siswa Berbakat 
Intelektual 

Berikut beberapa model pengukuran kecerdasan emosional 
yang telah dikembangkan oleh para ahli, diantaranya terdapat 4 
(empat) model pengukuran kecerdasan emosional yakni: 1) 
Emotional Competence Inventory (ECI), 2) Emotional Quotient 
Inventory (EQI), 3) Multifactor emotional Intelligence Scale 
(MEIS), 4) Mayer–Salovey–Caruso Emotional Intelligence Test V.2 
(MSCEIT).  

Emotional Competence Inventory (ECI) dikembangkan 
oleh Boyatzis, Goleman, & Rhee, (2000) dan dirancang untuk 
menilai kompetensi kecerdasan emosional dan perilaku sosial 
positif (positive social behaviors). Pengukuran ini terdiri dari 110 
butir dari 20 kompetensi yang diorganisir kedalam 4 kelompok, 
yaitu; kesadaran diri (self-awareness), kesadaran sosial (social 
awareness), manajemen diri (self-management) dan keterampilan 
sosial (social-skills). Peneliti-peneliti yang telah melakukan 
pengujian terhadap konten dari pengukuran ini menyimpulkan 
bahwa tes ini saling meliputi/melengkapi (overlap) dengan empat 
dimensi dari “the big five of personality” (conscientiousness, 
emotional stability, extraversion dan openness) dan konsep 
psikologi yang lain dalam literatur motivasi dan kepemimpinan 
(Matthews et al., 2002; Van Rooy & Viswesvaran, 2004)1. 

The Bar-On Emotional Quotient Inventory (EQI)(Bar-
On, 1988), mempunyai 133 butir pengukuran self-report yang terdiri 
dari 15 subskala yaitu: kesadaran emosi diri (self-awareness), 
ketegasan (assertiveness), penghormatan diri (self-regard), 

 
1Jeffrey M Conte, A Review and Critique of emotional Intelligence, 

Journal of organizational Behavior. 26 (San Diego: John Wiley & Sons, Ltd, 
2005), p.434. 
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aktualisasi diri (self-actualization), kebebasan (independence), 
empati (emphaty),  hubungan interpersonal (interpersonal 
relationships), tanggungjawab sosial (social responsibility), 
pemecahan masalah (problem solving), tes realitas (reality testing), 
fleksibel (flexibility), toleransi stres (stress tolerance), impulse 
control, kebahagiaan (happiness), dan optimisme (optimism).2 

The Bar-On termasuk pengukuran faktor non-ability dengan 
mendefinisikan kecerdasan emosional sebagai sebuah kesatuan 
kemampuan non-cognitif, kompetensi, dan keterampilan yang 
mempengaruhi kemampuan seseorang untuk berhasil dalam 
menghadapi tuntutan lingkungan dan tekanan. 3  Menurut Bar-On 
(1997) beberapa komponen kecerdasan emosional mungkin diberi 
label kemampuan mental (misalnya, emosi kesadaran diri dan 
pemecahan masalah), dan komponen lainnya tampaknya lebih 
didasarkan kepribadian (misalnya beradaptasi dan optimisme). 4.  

Multifactor Emotional Intelligence Scale (MEIS), Mayer 
dan Salovey (1998) mengembangkan pengukuran berdasarkan 
perpormansi kecerdasan emotional yang terdiri dari 12 tugas 
meliputi kemampuan menerima emosi (perceive emotions), 
memahami emosi (understand emotions), dan mengelola emosi 
(manage emotions).5  Tes kecerdasan emosional ini terdiri dari skala 
laporan diri yang  meminta orang untuk menilai diri pada sejumlah 
karakteristik (misalnya menampilkan kesabaran, mempunyai 
hubungan yang baik, toleransi stres juga), Namun, skor pada laporan 
diri tes kecerdasan emosional seperti ini sangat berkorelasi dengan 

 
2 Nicola.S  Schutte & John M. Malouff. Measuring Emotional and 

Related Constructs (USA: the Edwin Mellen Press, 1999), p. 15. 
3 Schutte, op.cit., p. 14. 
4 Holly A Livingstone and Arla L. Day. Comparing The Construct And 

Criterion-Related Validity Of Ability-Based And Mixed-Model Measures Of 
Emotional Intelligence. Journal Educational and Psychological Measurement, 
Vol. 65 No. 5 (Canada: Sage Publications, 2005), pp. 758-759. 

5 Schutte, op.cit., p.16. 
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konstruksi tes kepribadian seperti ekstroversi dan neurotisisme 
(Brackett & Mayer, 2003)6. Pengujian seperti ini memunculkan dua 
pertanyaan sulit: apakah orang yang cukup sadar akan kemampuan 
emosional sendiri dan melaporkan secara akurat, dan apakah orang 
menjawab pertanyaan dengan jujur tidak dilaporkan secara sosial. 

Untuk mengatasi masalah ini, tes berbasis kemampuan 
seperti Mayer-Salovey-Caruso Emotional Intelligence Test 
(MSCEIT) dikembangkan (Mayer, Salovey, & Caruso, 2002) 
dimana MSCEIT ini membutuhkan waktu 40 menit 
menyelesaikannya baik di atas kertas atau komputer. Dengan 
menguji kemampuan seseorang pada masing-masing dari empat 
cabang kecerdasan emosional  yakni (1) mengenali emosi diri 
(knowing one’s emotions), (2) mengelola emosi (managing 
emotions), (3) memotivasi diri sendiri (motivating one’s self), (3) 
mengenali emosi orang lain (recognizing emotions in other), dan (4) 
membina hubungan (handling relationships)7.  

Mengenai pengukuran ini Solovey mengungkapkan bahwa 
meskipun kecerdasan emosional berkorelasi sampai batas tertentu 
dengan tes yang mengukur kemampuan verbal, sedikit tumpang 
tindih dengan standar pengukuran kepribadian seperti pada ciri “Big 
five of personality”: keterbukaan pengalaman (openness to 
experience), hati nurani (conscientiousness), kepedulian 
(extroversion), keramahan (agreeableness), dan neurotisisme 
(neuroticism). Oleh karena itu konseptualisasi mendefinisikan 
kecerdasan emosional sebagai seperangkat keterampilan atau 
kompetensi daripada ciri kepribadian, bahwa orang mungkin 
berbeda dalam kecerdasan emosional untuk berbagai jenis emosi 

 
6 Salovey (2005), op.cit., pp. 281-285. 
7 Salovey (2005), op.cit., pp. 281-285. 
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atau bahwa beberapa individu lebih mampu memanfaatkan 
kecerdasan emosional mereka dalam situasi sosial atau lainnya.8 

Pengukuran yang valid dan reliabel pada pengukuran 
kecerdasan emotional dan komponen-komponennya adalah upaya 
penting untuk: 1) pendalaman teori dari lingkup kecerdasan 
emosional, 2) mengkaji sifat dasar dari kecerdasan emotional, 3) 
memprediksi fungsi masa depan individu seperti, pekerjaan, 
program pelatihan dan lain lain, 4) mengidentifikasi individu yang 
mengalami kecenderung deficit ketrampilan kecerdasan emotional, 
dan 5) mengevaluasi effektivitas intervensi yang dirancang untuk 
peningkatan kecerdasan emotional9 

Temuan instrumen pengukur kecerdasan emosional siswa 
berbakat intelektual yang telah teruji validitas dan reliabilitasnya 
diharapkan dapat memberi rangsangan bagi kalangan akademisi 
pendidikan untuk berinisiatif mengembangkan instrumen-instrumen 
pengukuran non kognitif karena secara timbal balik faktor-faktor 
kognitif terlibat dalam perkembangan  non kognitif dan stimulasi 
intelektual sangat dipengaruhi oleh keterlibatan faktor-faktor non 
kognitif yang menentukan perkembangan intelektual selanjutnya, 
khusus perhatian terhadap anak berbakat intelektual dimana segi-
segi non intelektual ini juga amat mempengaruhi keberbakatan 
intelektual. Dengan semakin tersedianya pengukuran yang telah 
teruji validitas dan reliabilitasnya maka akan sangat membantu 
dalam memfasilitasi pengambilan keputusan mengenai sifat-sifat 
individu siswa berbakat intelektual. Perhatian utama dalam 
pengukuran psikologis ialah menemukan prosedur yang cermat dan 
sistematis untuk dapat menerjemahkan perbedaan-perbedaan di 
antara individu-individu ke dalam bentuk yang bersifat kuantitatif. 
Terkait dengan itu maka instrument pengukur kecerdasan emosional 

 
8 Schutte, op.cit., p. 13. 
9 Schutte, op.cit., p. 13. 
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siswa sebagai alternatif pengukuran dalam rangka melakukan 
identifikasi tingkat kematangan kecerdasan emosional sangat 
membantu atau sebagai bantuan tambahan untuk merealisasikan 
kemampuan lainnya. 

Pada tataran teknis operasional, penggunaan analisis faktor 
dengan serangkaian analisis yang digunakan akan memberikan 
sumbangan berupa informasi pola prosedural pengembangan 
instrumen pengukur kecerdasan emosional siswa guna mendapatkan 
suatu alat ukur yang telah teruji validitas dan reliabilitasnya.  

Diperlukan pendekatan konseptual kecerdasan emosional 
yang berfokus pada hubungan kemampuan kognitif dengan 
kecerdasan emosional dan yang berfokus pada hubungan ciri-ciri 
kepribadian dengan kecerdasan emosional. Dengan pertimbangan 
bahwa berdasarkan hasil-hasil penelitian tentang perbedaan tingkat 
kecerdasan emosional siswa berbakat intelektual sangat tergantung 
pengukuran yang digunakan dan nilai-nalai variabel di seluruh 
prosedur penilaian kecerdasan emosional.  Sehingga siswa berbakat 
dinilai lebih tinggi pada MSCEIT (Mayor-Salovey-Caruso 
Emotional Intelligence Test), tetapi lebih rendah di EQI dimana 
pengukuran MSCEIT yang menyerupai tes performansi maximum 
sedangkan temuan dengan  The Bar-On EQI (Emotional Quetient 
Inventory) lebih kepada kepribadiaan (personality) atau kemampuan 
non kognitif sehingga bermasalah dari perspektif ini. 

Penyelenggaraan program akselerasi yang benar menuntut 
sejumlah hal yang patut diperhatikan dengan sungguh-sungguh oleh 
pihak sekolah. Program akselerasi memberikan keuntungan bagi 
anak berbakat akademik, namun juga beberapa kelemahan yang 
perlu diantisipasi dan dipikirkan dengan baik-baik termasuk 
masalah penyesuaian emosional. Untuk itu penggunaan instrumen 
pengukur kecerdasan emosional meskipun bermanfaat untuk 
mengidentifikasi tingkat kematangan emosional siswa namun 
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dianjurkan agar menggunakan pendekatan multiple Sources atau 
melakukan “tes multi-rater” artinya pengukuran kecerdasan 
emosional siswa sebaiknya dilakukan pula pihak lain seperti guru, 
teman, dan keluarga  dengan pertimbangan bahwa orang lain yang 
memberi penilaian seringkali berada diposisi yang lebih baik untuk 
mengawasi dan menilai secara akurat.  

 
D. Penelitian yang Relevan dengan Kecerdasan Emosional 

Siswa Berbakat Intelektual 
Temuan Terman dalam penelitian studi longitudinal 

terhadap 1.528 anak berbakat yang diikuti perkembangannya 
menarik kesimpulan bahwa superioritas intelekual, stabilitas 
emosional dan kemampuan penyesuaian diri serta kemajuan hasil 
belajar setelah mereka dewasa tetap ajeg (Terman & Oden, dalam 
Semiawan 1997)10 

Menurut penelitian Utami Munandar (1989) 25% dari siswa 
yang putus sekolah adalah anak-anak yang memiliki potensi 
kecerdasan dan bakat yang istimewa. Yaumil (1990) menemukan 
bahwa 30% siswa SMA di Jakarta yang memiliki potensi kecerdasan 
dan bakat istimewa hanya mencapai prestasi di bawah potensi yang 
dimiliki. Sementara itu penelitian Herry (1993) menunjukkan bahwa 
anak berbakat suka usil-mengganggu teman-teman karena mereka 
cepat bosan dengan penjelasan guru. Kondisi ini dapat 
mengakibatkan mereka menjadi anak underachiever. Penelitian 
Harry (1996) yang dilakukan di Jabar, Jatim, Kalbar dan Lampung 
menemukan bahwa 22% siswa yang memiliki potensi kecerdasan 
dan bakat istimewa beresiko tinggi tinggal kelas.11  

 
10 Semiawan (1997), op.cit., pp. 31-32. 
11 Diknas, op.cit., pp. 18-19. 
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 Penelitian yang dilakukan Woitaszewski (1997) bertujuan 
untuk mengukur kecerdasan emosional siswa berbakat seperti yang 
dikonseptualisasikan oleh Mayer dan salovey (1997), dengan upaya 
untuk memahami kontribusi kecerdasan emosional terhadap 
keberhasilan remaja berbakat (gifted adolescents). Penelitian ini 
menggunakan pengukuran Multifactor Emotional Intelligence Scale 
(MEIS_A) untuk mengukur kecerdasan emosional, sedangkan 
ukuran hubungan interpersonal, tekanan sosial, dan nilai rata-rata 
dipergunakan untuk mengukur keberhasilan. Tiga puluh sembilan 
remaja berbakat (usia rata-rata = 16,5) ikut berpartisipasi. Latar 
dilakukannya penelitian ini bertolak dari beberapa hasil studi yang 
telah dilakukan seperti penemuan Lum (1988) bahwa meskipun 
keterampilan sosial yang memadai, banyak anak berbakat berisiko 
untuk masalah interpersonal, dan Osborn (1996) menyarankan 
bahwa anak-anak berbakat luar biasa sering beresiko isolasi social.  
Siswa berbakat juga bisa ditantang oleh keadaan emosional mereka. 
Misalnya, rasa bersalah, depresi, perasaan tidak mampu, dan 
fearfulness (Davis & Rimm, 1998), serta kesulitan menyesuaikan 
diri dengan lingkungan baru dan kesepian (Falk, Piechowski, & 
Lind, 1994) semuanya telah diidentifikasi sebagai umum di 
kalangan remaja dengan kemampuan kognitif tinggi umum (tinggi 
IQ skor). 

Hasilnya menunjukkan bahwa keberhasilan sosial dan 
akademik peserta remaja berbakat dalam penelitian ini adalah 
independen dari tingkat kecerdasan emosional siswa. Mengingat 
temuan ini, pandangan bahwa kecerdasan emosional merupakan 
komponen penting dari keberhasilan dan kesuksesan tidak bisa 
didukung dalam studi ini. Goleman (1995) menyatakan bahwa 
kecerdasan emosional paling tidak sama pentingnya dengan IQ 
dalam memprediksi berbagai bentuk keberhasilan dan dalam 
beberapa kasus lebih penting. Akibatnya, kekuatan prediktif dari 
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kecerdasan emosional masih dalam pertanyaan, setidaknya 
lingkungan belajar dan keluarga remaja berbakat ikut berpengaruh.12 

Sebuah analisis faktor dari 24 performansi maksimum dan 
laporan diri (self-report) kecerdasan emosional, diberikan kepada 
siswa sebagai sampel (N = 176) menghasilkan lima faktor yakni: 
Kesesuaian Emosional (emotional congruence), Social 
Perceptiveness, Kebebasan Emotional (emotional independence), 
Alexithymia, dan Kepercayaan Sosial (social confidence). Dari 
kelima faktor tersebut faktor Social Perceptiveness berkorelasi 
secara signifikan dengan kemampuan kognitif, faktor Kebebasan 
Emotional (emotional independence), Alexithymia, dan 
Kepercayaan Sosial (social confidence) berkorelasi rendah dengan 
kemampuan kognitif tetapi berkorelasi moderat dengan berbagai 
dimensi kepribadian (Big Five of personality), adapun faktor 
Kesesuaian emosional (emotional congruence) berkorelasi rendah 
dengan dimensi kepribadian. Berdasarkan hasil penelitian ini, ada 
dua pendekatan yang digunakan untuk mempelajari kecerdasan 
emosional yaitu (1) pendekatan yang berfokus pada hubungan 
kemampuan kognitif dengan kecerdasan emosional (Mayer et al; 
2000), dan (2) yang berfokus pada hubungan ciri-ciri kepribadian 
dengan kecerdasan emosional (Petrides dan Furnham; 2001).13  

Sehingga laporan-diri (self-report) kecerdasan emosional 
bukan sebagai domain kemampuan kognitif tetapi lebih dipahami 

 
12 Scott A Woitaszewski etc, The Contribution of Emotional Intelligence 

to the Social and Academic Success of Gifted Adolescents as Measured by the 
Multifactor Emotional Intelligence Scale-Adolescent Version (US: Rooper Review, 
2004), pp.36-38. 

13  Barchard, Kimberly A & A.Ralph Hakstian, The Nature and 
Measurement of emotional Intelligence Abilities: Basic Dimensions and Their 
Relationships with Other Cognitive Ability and Personality Variables. Journal 
Educational and psychological Measurement, Vol.64 N0.3, June 2004 (Las Vegas: 
Sage Publications, 2004), pp. 437-460. 
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sebagai pengukuran persepsi diri (self-perceptions) daripada sebagai 
pengukuran kemampuan kecerdasan emotional, karena tidak terkait 
dengan faktor-faktor seperti tes performance-maximum yang 
mengukur konstruk kemampuan kognitif, tapi berhubungan dengan 
dimensi kepribadian. Tes performansi maksimum (maximum-
performance) yang dapat mengukur kemampuan kecerdasan 
emotional. Kesimpulan ini konsisten dengan penelitian sebelumnya 
bahwa faktor persepsi emosi relatif independen dari kemampuan 
kognitif lainnya dan kepribadian dimensi (Davies et al, 1998;. 
Mayer et al, 2000;. Roberts et al, 2001.). Temuan Mayer et al. (2000) 
dan Roberts et al. (2001), yang menemukan bahwa memahami 
emotional (emotional understanding) berkorelasi moderat dengan 
kemampuan kognitif, dan menunjukkan bahwa faktor ini mengukur 
kemampuan kognitif. Dengan hasil ini, bagaimanapun, faktor 
gabungan analisis kecerdasan emosional, kemampuan kognitif, dan 
variabel kepribadian, diperlukan penelitian lebih lanjut untuk 
menentukan mana tes kecerdasan emosional yang menandai faktor  
yang penekanannya  pada kemampuan kognitif. Berikut adalah tabel 
yang menunjukkan faktor-faktor dari konstruk-konstruk yang 
berhubungan dengan kemampuan kecerdasan emosional dan ciri 
kecerdasan emosional.14 

Chan mengadakan penelitian yang bertujuan untuk 
mengeksplorasi hubungan antara kecerdasan emosional dan strategi 
mengatasi masalah sosial pada sampel siswa berbakat di Hongkong-
Cina. Secara khusus penelitian ini bertujuan (1) mengidentifikasi 
sifat dan dimensi kecerdasan emosional berdasarkan tanggapan 
sampel siswa yang berbakat untuk al (EIS Schutte et., 1998); (2) 
mengembangkan skala empiris untuk menilai validitas dan 
reliabilitas komponen yang berbeda dari kecerdasan emosional; dan 

 
14 Barchard, op.cit., p. 438 
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(3) terkait berbagai komponen kecerdasan emosional dan strategi 
mengatasi sosial. Selain itu, perbedaan gender dan kelompok juga 
dieksplorasi. David Chan penelitian ini dilakukan pada remaja 
berbakat (N=259) untuk menilai kecerdasan emosional dan strategi 
mengatasi sosial (social coping) dengan menggunakan pengukuran 
“Emotional Intelligence Skala (EIS)” (NS Schutte et al., 
Kepribadian dan Perbedaan individu, 25, 167-177, 1998) dan “The 
Social Coping Questionnaire (SCQ)” (MA Swiatek, Gifted Children 
Quarterly, 39, 154-161, 1995). Sebuah analisis faktor item 
menghasilkan empat skala empiris kecerdasan emosional, Siswa 
mencetak skor paling tinggi pada dimensi Keterampilan Sosial 
(social skills) dan Self-Manajemen Emosi (self-management of 
emotion), diikuti oleh Empati (emphaty), dan Pemanfaatan Emosi 
(utilization of emotion).  

Tabel. 4.10. Faktor-faktor kemampuan kecerdasan emosional 
dan ciri kecerdasan emosional. 

 
Ability (ability EI) Personality Traits (trait EI) 
Perceptions of emotions in the 
self 
Perceptions of emotions in other  
Perceptions of emotions in 
objects 
Managing emotions in the self 
Managing emotions in other 
Understanding emotions 
Social competence 
Emotional integration 

Attending to emotions 
Assertiveness 
Emotional expressivity 
Emotion-based decision 
making 
Impulse control 
Motivations 
Optimism 
Responsive distress 
Responsive joy 
Self-esteem 
Stress-management 
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Temuan ini memperpanjang temuan terakhir pada 
kecerdasan emosional dan strategi penanggulangan sosial dari 
populasi non-Cina dan pengaturan untuk remaja berbakat Cina di 
Hong Kong. Atas dasar faktor item analisis respon siswa terhadap 
EIS, 4 komponen berbeda terkait kecerdasan emosional bisa 
dibedakan. Skor siswa relatif lebih tinggi digambarkan pada 
komponen keterampilan sosial (social skills) dan pengaturan emosi 
diri, dan skor lebih rendah pada komponen yang terkait dengan 
kepekaan terhadap ekspresi emosi orang lain dan penggunaan emosi 
dalam pemecahan masalah.15  
 Penelitian yang yang dilakukan Mozhe Zeidner (2005)16, 
seorang  peneliti dan penulis dari “Research in Personality and 
Individual Diefferences”, university of Haifa bersama Shani dan 
Matthews (USA) melakukan penelitian yang bertujuan untuk 
menyelidiki tentang kecerdasan emosional (EQ) siswa berbakat 
intelektual (academically gifted) dan siswa ‘non-gifted” dari SMU 
di Israel. Pengukuran kecerdasan emosional dilakukan 
menggunakan alat ukur Mayer-Salovey-Caruso Emotional 
Intelligence Test (MSCEIT), dan Schutte Self-Report Inventory 
(SSRI). Disamping untuk mengetahui perbedaan kedua kelompok 
tersebut (gifted dan non-gifted students), penelitian ini juga 
bertujuan untuk mengetahui hubungan antara dua bentuk penilaian 
atau pengukuran tersebut (MSCEIT dan SSRI).  

 
15David W Chan, Dimensions of Emotional Intelligences and Their 

Relationships With Social Coping Among Gifted Adolescents ion Hongkong. 
Journal of Youth and Adolescence, Vol.32. (Hongkong: Plenum Publishing 
Corporation, 2003), pp. 409-417. 

16  Mosche Zeidner, Inbal Shani, Gerald Matthews, dkk, Assessing 
Emotional Intelligence in Gifted and Non-Gifted High School Students: Outcomes 
depend on the measure, journal of Intelligence 33 (Israel: Elseiver Inc., 2005), pp. 
369 – 391. 
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Hasil penelitian ini menambah pengetahuan yang ada dari 
kedua kecerdasan emosional pada siswa berbakat intelektual dan 
pada siswa tidak berbakat, dimana ditemukan bahwa siswa berbakat 
intelektual cenderung menunjukkan peningkatan kemampuan 
emosi, sebagaimana dinilai oleh MSCEIT, tetapi juga kemungkinan 
kurangnya kepercayaan dalam keterampilan emosional mereka, 
sebagai terindeks oleh pengukuran SSRI tersebut. Kemampuan 
verbal yang tinggi dapat berkontribusi sederhana untuk 
pengembangan kompetensi emosional, meskipun sifat hubungan 
kausal antara kognitif dan keterampilan emosional memerlukan 
penelitian lebih lanjut. Penemuan lain bahwa pengukuran SSRI 
lebih kuat berkorelasi dengan variable kepribadian daripada 
pengukuran MSCEIT tersebut. Sementara MSCEIT mungkin 
berguna dalam menyelidiki keyakinan anak-anak pada kompetensi 
emosional sosial.    

Kesimpulan penelitian ini menunjukkan bahwa perbedaan 
tingkat kecerdasan emosional individu tergantung pengukran yang 
digunakan dan nilai-nalai variabel di seluruh prosedur penilaian 
kecerdasan emosional.  Siswa berbakat dinilai lebih tinggi pada 
MSCEIT itu, tetapi lebih rendah di SSRI dimana pengukuran 
MSCEIT yang menyerupai jenis inteligensi, sedangkan temuan 
dengan SSRI yang bermasalah dari perspektif ini. 

Penelitian-penelitian yang mendukung korelasi dari 
variable IQ, kretivitas dan komitmen terhadap tugas yang menjadi 
karakteristik dari siswa berbakat intelektual antara lain yang 
dilakukan Munandar (1982) yang menemukan korelasi positif dan 
signifikan antara inteligensi (IQ) dengan kreativitas, dan angka 
korelasi antara keduanya sebesar 0,53 (rerata), suharnan (1998) 
menemukan angka korelasi sebesar 0,23 (sebagai penelitian 
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tambahan), Nur (2004) menemukan angka korelasi sebesar  0,34, 
dan sebesar 0,36 hasil penelitian Kuncel, Hezlett, dan Ones (2004)17.  

Berdasarkan hasil penelitian ini, maka korelasi antara 
inteligensi dengan kreativitas cenderung bergerak dari tingkat 
rendah sampai sedang, bahwa orang-orang yang memiliki 
inteligensi tinggi cenderung lebih kreatif daripada mereka yang 
memiliki inteligensi rendah. Tetapi hal ini tidak berarti bahwa 
dengan makin tinggi inteligensi seseorang maka dengan sendirinya 
kan akan menjadikan ia lebih kreatif dengan lainnya. Dengan kata 
lain, memang orang-orang yang memiliki inteligensi tinggi 
cenderung atau berpotensi menjadi orang kreatif (Kuncel, Hezlett, 
dan Ones 2004) 18 . Anastasi dan Schaefer,1972 (Khatena,1992, 
dalam Semiawan, 1997) menjelaskan inteligensi dan kreativitas 
bukan dua kesatuan yang satu sama lain tidak terkait.19 

Hayes (1978) 20  dalam Suharnan telah merangkum 
sejumlah penelitian mengenai keterkaitan inteligensi dengan 
kreativitas, kemudian menyimpulkan bahwa; kreativitas 
memerlukan inteligensi pada taraf tertentu. Artinya, untuk menjadi 
kreatif paling sedikit seseorang harus memilki inteligensi minimal 
di atas rata-rata (IQ sekitar 120). Nicholas (1972) dan McCurdy 
(1960) 21  dari hasil risetnya dalam Reni menyimpulkan bahwa 
kemampuan akademis menunjukkan hubungan yang terbatas 
dengan prestasi kreatif-produktif dan faktor-faktor non-intelektual, 
khususnya tanggung jawab terhadap tugas, secara konsisten 
memegang peran penting dalam kluster ciri-ciri orang-orang kreatif-
produktif.  

 
17 Suharnan, op.cit.,  p. 345. 
18 Suharnan, op.cit., p. 389. 
19 Semiawan, op.cit., p. 65. 
20 Suharnan, op.cit., p. 389. 
21 Hawadi, op.cit., p. 69. 
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Lampiran 1. Instrumen Pengukur Kecerdasan Emosional Siswa Berbakat Intelektual 
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KUESIONER PENGUKUR KECERDASAN EMOSIONAL 

SISWA BERBAKAT INTELEKTUAL 
 

(Mengidentifikasi Tingkat Kecerdasan Emosional Siswa) 

 

Kecerdasan Emosional  

Kecerdasan Emosional adalah tingkat kematangan siswa dalam memahami emosi diri, 

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

hubungan. Secara operasional terdiri dari dua kemampuan yakni yakni kemampuan 

personal (personal competence) yang terdiri dari kesadaran diri (self-awareness), 

pengaturan diri (self-regulation), motivasi (self-motivation) dan kemampuan sosial 

(social kompetensi) yang terdiri dari empati (emphaty) dan kerjasama (work together). 

Pengukuran Kecerdasan Emosional 

Terdiri dari :  

1) Kuesioner yang membantu siswa mengukur berbagai komponen yang 

berhubungan dengan Kecerdasan emosional  

2) Tabel penghitungan skor perdimensi dan skor total 

3) Tabel Interprestasi Skor yang diperoleh 
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Petunjuk Penggunaan: 

1)  Mulailah dari nomor awal sesuai dengan urutan,  

2) Bacalah dengan seksama dan pahami dengan baik pernyataan-pernyataan dan 
lingkari setiap pilihan jawaban (a. b, c, d, dan e) sejujur mungkin dan yang paling 
sesuai menggambarkan keadaan yang anda alami, rasakan dan lakukan.  

3)  Gunakan waktu sekurangnya 25 menit dan sebanyaknya  40 menit. 

4)  Untuk memudahkan penghitungan skor, gunakan tabel penghitungan skor 
perdimensi (A, B, C, D dan E) dengan mengisi kolom skor sesuai dengan pilihan 
jawaban, lalu jumlahkan kebawah.  

5) Untuk memperoleh skor total kecerdasan emosional jumlahkan skor dari ke 5 (lima) 
jumlah masing-masing dimensi. 

6) Gunakan Tabel Interpretasi Skor dengan 2 (dua) macam informasi yakni 

mengetahui kategori kecerdasan emosional dan mengetahui kategori dari ke lima 

dimensi dari kecerdasan emosional anda. 

 

Selamat mengerjakan 

Misykat Malik Ibrahim 
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No 
 

Pernyataan Jawaban 

1.  Saya menyadari ketika perasaan saya mulai terganggu  
 
 

a. Selalu 
b. Sering 
c. Kadang- kadang 
d. Jarang 
e. Tidak pernah 

2.  Saya tidak bisa menggambarkan dengan akurat tentang 
kondisi emosi saya kepada orang lain  
 

a. Selalu 
b. Sering 
c. Kadang- kadang 
d. Jarang 
e. Tidak pernah 

3.  Saya bisa mengatakan ketika saya marah a. Selalu 
b. Sering 
c. Kadang- kadang 
d. Jarang 
e. Tidak pernah 

4.  Saya dapat mengungkapkan emosi meskipun emosi itu 
negatif 

a. Selalu 
b. Sering 
c. Kadang- kadang 
d. Jarang 
e. Tidak pernah 

5.  Saya merasa sulit mengungkapkan perasaan melalui 
kata-kata 

a. Selalu 
b. Sering 
c. Kadang- kadang 
d. Jarang 
e. Tidak pernah 

6.  Ketika merasa cemas,  saya susah menjelaskan 
mengapa merasa demikian 

a. Selalu 
b. Sering 
c. Kadang- kadang 
d. Jarang 
e. Tidak pernah 

7.  Saya merasa bosan dengan kegiatan-kegiatan di sekolah 
 

a. Selalu 
b. Sering 
c. Kadang- kadang 
d. Jarang 
e. Tidak pernah 
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8.  Bila  sedih,  saya tahu apa yang harus saya lakukan a. Selalu 
b. Sering 
c. Kadang- kadang 
d. Jarang 
e. Tidak pernah 

9.  Saya melakukan tindakan-tindakan tanpa 
mempertimbangkan hasilnya 

a. Selalu 
b. Sering 
c. Kadang- kadang 
d. Jarang 
e. Tidak pernah 

10.  Saya dapat memperhatikan adanya perubahan dalam 
diri saya ketika berada dalam situasi emosional 

a. Selalu 
b. Sering 
c. Kadang- kadang 
d. Jarang 
e. Tidak pernah 

11.  Saya mudah  menyelesaikan suatu masalah dengan  
cepat  

a. Selalu 
b. Sering 
c. Kadang- kadang 
d. Jarang 
e. Tidak pernah 

12.  Saya merasa tertekan ketika melakukan sesuatu yang 
memalukan  
 

a. Selalu 
b. Sering 
c. Kadang- kadang 
d. Jarang 
e. Tidak pernah 

13.  Saya dapat membicarakan dengan diri sendiri bila 
suasana hati saya lagi sedih 

a. Selalu 
b. Sering 
c. Kadang- kadang 
d. Jarang 
e. Tidak pernah 

14.  Saya dapat menjadi sangat marah karena tidak dapat 
mengendalikan diri 

a. Selalu 
b. Sering 
c. Kadang- kadang 
d. Jarang 
e. Tidak pernah 
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15.  Mudah bagi saya  menempatkan diri ke dalam suasana 
hati yang tenang 

a. Selalu 
b. Sering 
c. Kadang- kadang 
d. Jarang 
e. Tidak pernah 

16.  Saya merasa putus asa ketika menghadapi peraturan 
sekolah 

a. Selalu 
b. Sering 
c. Kadang- kadang 
d. Jarang 
e. Tidak pernah 

17.  Suasana hati saya dapat dengan mudah dikendalikan a. Selalu 
b. Sering 
c. Kadang- kadang 
d. Jarang 
e. Tidak pernah 

18.  Saya berusaha menangani rasa khawatir  yang tidak 
jelas 

a. Selalu 
b. Sering 
c. Kadang- kadang 
d. Jarang 
e. Tidak pernah 

19.  Saya tahu cara menghargai diri sendiri sesudah meraih 
suatu sasaran 

a. Selalu 
b. Sering 
c. Kadang- kadang 
d. Jarang 
e. Tidak pernah 

20.  Saya  tertekan jika harus melakukan tugas yang sulit a. Selalu 
b. Sering 
c. Kadang- kadang 
d. Jarang 
e. Tidak pernah 

21.  Saya tidak senang merencanakan  sesuatu yang akan 
dikerjakan 

a. Selalu 
b. Sering 
c. Kadang- kadang 
d. Jarang 
e. Tidak pernah 
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22.  Saya tidak yakin dapat berhasil menyelesaikan  tugas-
tugas dengan baik 

a. Selalu 
b. Sering 
c. Kadang- kadang 
d. Jarang 
e. Tidak pernah 

23.  Saya dapat memusatkan perhatian pada suatu tugas 
sampai selesai 

a. Selalu 
b. Sering 
c. Kadang- kadang 
d. Jarang 
e. Tidak pernah 

24.  Saya berusaha fokus melakukan sesuatu untuk 
mencapai sasaran-sasaran jangka panjang  
 

a. Selalu 
b. Sering 
c. Kadang- kadang 
d. Jarang 
e. Tidak pernah 

25.  Saya tahu hal-hal yang harus saya lakukan tapi sangat 
sulit untuk melakukannya 

a. Selalu 
b. Sering 
c. Kadang- kadang 
d. Jarang 
e. Tidak pernah 

26.  Suasana hati saya dapat dengan mudah dikendalikan  
 

a. Selalu 
b. Sering 
c. Kadang- kadang 
d. Jarang 
e. Tidak pernah 

27.  Saya dapat tetap berada dalam emosi yang stabil a. Selalu 
b. Sering 
c. Kadang- kadang 
d. Jarang 
e. Tidak pernah 

28.  Saya sulit melupakan suatu kejadian yang 
mengecewakan  

a. Selalu 
b. Sering 
c. Kadang- kadang 
d. Jarang 
e. Tidak pernah 
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29 Saya tidak puas mengerjakan sesuatu sampai orang lain 
memujinya  
 

a. Selalu 
b. Sering 
c. Kadang- kadang 
d. Jarang 
e. Tidak pernah 

30 Saya dapat mempertahankan suasana hati yang lebih 
baik ketika segala sesuatu tidak berjalan sesuai 
keinginan 

a. Selalu 
b. Sering 
c. Kadang- kadang 
d. Jarang 
e. Tidak pernah 

31 Saya membanyangkan hal-hal yang buruk terjadi pada 
diri saya  
 

a. Selalu 
b. Sering 
c. Kadang- kadang 
d. Jarang 
e. Tidak pernah 

32 Ketika mengalami suatu kegagalan,  saya menggunakan 
kekecewaan  memotivasi diri agar berusaha lebih keras  
 

a. Selalu 
b. Sering 
c. Kadang- kadang 
d. Jarang 
e. Tidak pernah 

33 Saya dapat mengetahui dengan tepat apa yang membuat 
saya kalah  
 

a. Selalu 
b. Sering 
c. Kadang- kadang 
d. Jarang 
e. Tidak pernah 

     34 
 
 

Saya sulit mempertahankan suasana hati yang tenang 
dalam jangka waktu lama 
 

a. Selalu 
b. Sering 
c. Kadang- kadang 
d. Jarang 
e. Tidak pernah 

35 Saya merencanakan dengan baik setiap akan melakukan 
suatu pekerjaan  
 

a. Selalu 
b. Sering 
c. Kadang- kadang 
d. Jarang 
e. Tidak pernah 
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36 Saya tidak senang merencanakan suatu kegiatan karena 
hanya membuang-buang waktu 

a. Selalu 
b. Sering 
c. Kadang- kadang 
d. Jarang 
e. Tidak pernah 

37 Saya dapat menunda kepuasan pribadi demi sasaran 
yang lebih besar 

a. Selalu 
b. Sering 
c. Kadang- kadang 
d. Jarang 
e. Tidak pernah 

38 Saya tidak tahu kegiatan apa yang harus saya 
prioritaskan  
 

a. Selalu 
b. Sering 
c. Kadang- kadang 
d. Jarang 
e. Tidak pernah 

39 Saya berusaha belajar bagaimana bertindak dengan 
tetap fokus pada tujuan  

a. Selalu 
b. Sering 
c. Kadang- kadang 
d. Jarang 
e. Tidak pernah 

40  Saya kehilangan motivasi ketika bekerja kearah sasaran 
jangka panjang   
 

a. Selalu 
b. Sering 
c. Kadang- kadang 
d. Jarang 
e. Tidak pernah 

41 Saya berusaha bersemangat ketika mengerjakan tugas 
yang semakin sulit   

a. Selalu 
b. Sering 
c. Kadang- kadang 
d. Jarang 
e. Tidak pernah 

42 Saya mudah mengetahui jika orang lain marah 
 

a. Selalu 
b. Sering 
c. Kadang- kadang 
d. Jarang 
e. Tidak pernah 

 
 



KECERDASAN EMOSIONAL SISWA BERBAKAT INTELEKTUAL 

 

 

196 

43 Saya dapat memahami bila orang lain sedang kesal  a. Selalu 
b. Sering 
c. Kadang- kadang 
d. Jarang 
e. Tidak pernah 

44 Saya sulit memahami bagaimana emosi mempengaruhi 
perilaku orang-orang  
 

a. Selalu 
b. Sering 
c. Kadang- kadang 
d. Jarang 
e. Tidak pernah 

45 Ketika teman bersedih saya berusaha menghiburnya  a. Selalu 
b. Sering 
c. Kadang- kadang 
d. Jarang 
e. Tidak pernah 

46 Saya merasa segan menghadapi teman yang punya 
masalah  

a. Selalu 
b. Sering 
c. Kadang- kadang 
d. Jarang 
e. Tidak pernah 

47 Saya senang memperhatikan orang-orang yang 
memiliki pikiran positif  
 

a. Selalu 
b. Sering 
c. Kadang- kadang 
d. Jarang 
e. Tidak pernah 

48 Saya sulit  mengetahui bagaimana perasaan orang lain 
terhadap saya  

a. Selalu 
b. Sering 
c. Kadang- kadang 
d. Jarang 
e. Tidak pernah 

49 Saya sulit memahami alasannya ketika orang lain 
sedang  marah  
 

a. Selalu 
b. Sering 
c. Kadang- kadang 
d. Jarang 
e. Tidak pernah 
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50 Ketika orang lain merasa terganggu, saya benar-benar 
tidak tahu mengapa  
 

a. Selalu 
b. Sering 
c. Kadang- kadang 
d. Jarang 
e. Tidak pernah 

51 Jika teman kecewa saya merasa itu kesalahannya 
sendiri  
 

a. Selalu 
b. Sering 
c. Kadang- kadang 
d. Jarang 
e. Tidak pernah 

52 Ketika ada teman yang murung saya berusaha berbicara 
dengannya  

a. Selalu 
b. Sering 
c. Kadang- kadang 
d. Jarang 
e. Tidak pernah 

53 Saya suka bertukar pikiran dengan teman-teman  a. Selalu 
b. Sering 
c. Kadang- kadang 
d. Jarang 
e. Tidak pernah 

54 Tidak peduli dengan siapa berbicara,  saya dapat 
menjadi pendengar yang baik  

a. Selalu 
b. Sering 
c. Kadang- kadang 
d. Jarang 

Tidak pernah 
55 Saya dapat membuat orang yang baru saya kenal 

berbicara tentang dirinya  
a. Selalu 
b. Sering 
c. Kadang- kadang 
d. Jarang 

Tidak pernah 
56 Saya berusaha ikut bersama-sama menyelesaikan 

konflik dalam kelompok  
 
 

a. Selalu 
b. Sering 
c. Kadang- kadang 
d. Jarang 
a. Tidak pernah 
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57 Saya senang mendukung tugas-tugas kelompok  
 

a. Selalu 
b. Sering 
c. Kadang- kadang 
d. Jarang 
e. Tidak pernah 

58  Saya sulit bekerjasama dengan orang lain yang belum 
saya kenal 

a. Selalu 
b. Sering 
c. Kadang- kadang 
d. Jarang 
e. Tidak pernah 

59 Saya menghindari menyelesaikan tugas-tugas kelompok 
secara bersama-sama  

a. Selalu 
b. Sering 
c. Kadang- kadang 
d. Jarang 
e. Tidak pernah 

60 Saya mengalami kesulitan dalam menjalin komunikasi 
dengan orang lain  
 
 

a. Selalu 
b. Sering 
c. Kadang- kadang 
d. Jarang 
a. Tidak pernah 

61 Saya malas mengawali pembicaraan dengan orang lain 
yang belum saya kenal 

a. Selalu 
b. Sering 
c. Kadang- kadang 
d. Jarang 
e. Tidak pernah 

62 Bila ada kesalahpahaman dengan teman, saya berusaha 
berbicara dengannya 

a. Selalu 
b. Sering 
c. Kadang- kadang 
d. Jarang 
e. Tidak pernah 

63 Dalam kelompok, kepentingan bersama merupakan hal 
terpenting bagi saya  
 

a. Selalu 
b. Sering 
c. Kadang- kadang 
d. Jarang 
e. Tidak pernah 
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64 Saya akan membantu kesulitan orang lain dengan ikhlas  a. Selalu 
b. Sering 
c. Kadang- kadang 
d. Jarang 
e. Tidak pernah 

65 Saya menghindari berbicara dengan teman yang tidak 
saya senangi 

a. Selalu 
b. Sering 
c. Kadang- kadang 
d. Jarang 
e. Tidak pernah 
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TABEL INTERPRETASI SKOR KECERDASAN EMOSIONAL  

 

 

Kategori 

Intrapersonal Interpersonal 

A. Kesadaran Diri 
Skor 

B. Pengaturan Diri 
Skor 

C. Motivasi Diri 
Skor 

D. Empati 
Skor 

E. Kerjasama 
Skor 

BAGUS 45 – 60 59 – 80 48 - 65 53 - 70 37 - 50 

RATA-RATA 29 – 44 37 – 58 30– 47 33 – 52 23 – 36 

KURANG 12 – 28 16 – 36 13 – 29 14 – 32 10 – 22 

 

INTERPRETASI SKOR TOTAL KECERDASAN EMOSIONAL 

KATEGORI SKOR 

BAGUS 239 -  325 

RATA-RATA 152 -  238 

KURANG 65   -   151 
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TABEL PENGHITUNGAN SKOR KECERDASAN EMOSIONAL 

 

NO  A. KESADARAN DIRI  NO B. PENGATURAN DIRI  N0 C. MOTIVASI DIRI 
a b c d e Skor  a b c d e Skor  a b c d e Skor 

1 5 4 3 2 1   13 5 4 3 2 1   29 1 2 3 4 5  
2 1 2 3 4 5   14 1 2 3 4 5   30 5 4 3 2 1  
3 5 4 3 2 1   15 5 4 3 2 1   31 1 2 3 4 5  
4 5 4 3 2 1   16 1 2 3 4 5   32 5 4 3 2 1  
5 1 2 3 4 5   17 5 4 3 2 1   33 5 4 3 2 1  
6 1 2 3 4 5   18 5 4 3 2 1   34 1 2 3 4 5  
7 1 2 3 4 5   19 5 4 3 2 1   35 5 4 3 2 1  
8 5 4 3 2 1   20 1 2 3 4 5   36 1 2 3 4 5  
9 1 2 3 4 5   21 1 2 3 4 5   37 5 4 3 2 1  
10 5 4 3 2 1   22 1 2 3 4 5   38 1 2 3 4 5  
11 5 4 3 2 1   23 5 4 3 2 1   39 5 4 3 2 1  
12 1 2 3 4 5   24 5 4 3 2 1   40 1 2 3 4 5  
JUMLAH   25 1 2 3 4 5   41 5 4 3 2 1  
        26 5 4 3 2 1   JUMLAH  
        27 5 4 3 2 1          

        28 1 2 3 4 5          
   JUMLAH     
             
NO D. EMPATI  NO E. KERJASAMA    

a b c d e Skor  a b c d e Skor    
42 5 4 3 2 1   56 5 4 3 2 1     
43 5 4 3 2 1   57 5 4 3 2 1     
44 1 2 3 4 5   58 1 2 3 4 5     
45 5 4 3 2 1   59 1 2 3 4 5     
46 1 2 3 4 5   60 1 2 3 4 5     
47 5 4 3 2 1   61 1 2 3 4 5     
48 1 2 3 4 5   62 5 4 3 2 1     
49 1 2 3 4 5   63 5 4 3 2 1     
50 1 2 3 4 5   64 5 4 3 2 1     
51 5 4 3 2 1   65 1 2 3 4 5     
52 5 4 3 2 1   JUMLAH     
53 1 2 3 4 5             
54 5 4 3 2 1   SKOR KECERDASAN EMOSIONAL = 

 JUMLAH SKOR A + JUMLAH SKOR B+ JUMLAH SKOR C + 
 JUMLAH SKOR D + JUMLAH SKOR  E 
 

55 5 4 3 2 1   
JUMLAH   
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