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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN 

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf latin dapat 

dilihat pada tabel berikut: 

1. Konsonan 

Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama 

 Alif ا
tidak 

dilambangkan 
tidak dilambangkan 

 Ba B Be ب

 Ta T Te ت

 Tsa ṡ es (dengan titik di atas) ث

 Jim J Je ج

 Ha Ḥ ha (dengan titik di bawah) ح

 Kha Kh ka dan ha خ

 Dal D De د 

 Zal Ż zet (dengan titik di atas) ذ 

 Ra R Er ر

 Za Z Zet ز

 Sin S es س

 Syin Sy es dan ye ش

 Shad Ṣ es (dengan titik di bawah) ص

 Dhad Ḍ de (dengan titik di bawah) ض

 Tha Ṭ te (dengan titik di bawah) ط

 Dza Ẓ zet (dengan titik di bawah) ظ

 ain ‘ apostrof terbaik‘ ع



 

 
 

 Gain G eg غ

 Fa F Ef ف

 Qaf Q Qi ق

 Kaf K Ka ك

 Lam L Ei ل

 Mim M Em م

 Nun N En ن

 Wawu W We و

 Ha H Ha ه

 ga Hamzah ’ Apostrofأ

 ya’ Y Ye ي

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

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

(‘). 

2. Vokal 

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

tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. 

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, 

transliterasinya sebai berikut:  

Tanda Nama Haruf Latin Nama 

 FATḤAH A A ــَـ

 KASRAH I I ــِـ

 ḌAMMAH U U ــُـ

 

 

 



 

 
 

 

3. Maddah 

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat atau huruf, 

transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu: 

Harakat dan Huruf 
 

Nama 

 

Huruf dan Tanda 

 

Nama 

 
Fathah dan 

alif atau ya 

A a dan garis di 

atas 

 Kasrah dan ya I i dan garis di 

atas 

 Dammah dan 

wau 

U u dan garis di 

atas 

 

4. Ta’Marbutah 

Transliterasi untuk ta marbutahada dua, yaitu: ta marbutah yang hidup 

atau mendapat harakat fathah, kasrah dan dammah, yang transliterasinya adalah 

[t]. sedangkan ta marbutah yang mati atau mendapat harakat sukun 

transliterasinya adalah [n]. 

5. Syaddah (Tasydid) 

Syaddah atau tasydid yang dalam system tulisan Arab dilambangkan 

dengan sebuah tanda tasydid, dalam transliterasinya ini dilambangkan dengan 

perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah.  Jika huruf ( ي), 

maka ia ditransliterasikan seperti huruf maddah (i). 

6. Kata Sandang 

Kata sandang dalam system tulisan Arab dilambangkan dengan huruf   

 Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang .(alif lam ma’arifah)لآ



 

 
 

ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ketika ia di ikuti oleh huruf syamsiah maupun 

huruf qamariyah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang 

mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan 

dihubungkan dengan garis mendatar (-). 

7. Hamzah 

Aturan translitersi huruf hamzah menjadi apostrop hanya berlaku bagi 

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

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

8. Penelitian Kata Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia 

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

kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa 

Indonesia atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi 

ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata Alquran (dari Alquran), 

sunnah, khusus dan umum. Namun bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari 

satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh.   

9. Lafz al-Jalalah (الله) 

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jarr dan huruf lainnya 

atau berkedudukan sebagai mudaf ilaih (frase nominal), ditransliterasi tanpa huruf 

hamzah.  

Adapun ta marbutah di akhir kata yang disandarkan kepada lafz al-Jalalah, 

ditransliterasi dengan huruf [t]. 

10. Huruf Kapital 



 

 
 

Walau system tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (All caps), 

dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan 

huruf kapital berdasarkan pedomaan ejaan bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). 

Huruf capital, misalnya digunakan untuk menuliskan huruf awal nama dari 

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

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

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

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

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

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

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

Nama   : Munawir Zazali 

Nim   : 50200114067 

Jurusan  : Bimbingan dan Penyuluhan Islam 

Judul Skripsi  : Peran Penyuluh Agama Islam dalam Meningkatkan 
Kecerdasan Spiritual Remaja di Desa Balong 
Kecamatan Ujung Loe Kabupaten Bulukumba 

Penelitian ini membahas pokok masalah bagaimana peran penyuluh 
agama Islam dalam meningkatkan kecerdasan spiritual remaja di Desa Balong 
Kecamatan Ujung Loe Kabupaten Bulukumba? Pokok masalah tersebut 
dijabarkan ke dalam sub masalah, yaitu: 1) Bagaimana Upaya penyuluh agama 
Islam dalam meningkatkan kecerdasan spiritual remaja di Desa Balong 
Kecamatan Ujung Loe Kabupaten Bulukumba? 2) Apa hambatan dan solusi 
Penyuluh Islam dalam meningkatkan kecerdasan spiritual pada remaja di Desa 
Balong Kecamatan Ujung Loe Kabupaten Bulukumba? 

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dan berlokasi di 
Desa Balong Kecamatan Ujung Loe Kabupaten Bulukumba. Pendekatan 
penelitian yang dilakukan adalah pendekatan Psikologi, dan pendekatan 
bimbingan. Sumber data dalam penelitian ini adalah sumber data primer yaitu, 
Amrul Mustakim penyuluh agama, Kherul Wijaya ketua remaja masjid, 
Alimuddin tokoh agama, Nurdin, Nurleli, Supriadi dan Eko remaja yang berada di 
Desa Balong dan sumber data sekunder yaitu, buku, artikel, jurnal, atau institusi 
tertentu, seperti biro pusat statistik, departemen dan lain-lain.  

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 
teknik observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan 
bahwa: a. upaya penyuluh dalam meningkatan kecerdasan spiritual yakni 
mengadakan pengajian dan kajian secara rutin, membangun karakter dan 
kebiasaan yang berakhlat mulia, menjadi teladan remaja dalam beragama, b. 
Hambatan penyuluh dalam meningkatkan kecerdasan spiritual remaja yakni 
adanya keadaan dan kepibadian remaja yang berbeda-beda, kurangnya kesadaran 
diri pada remaja, disorientasi pada remaja dalam beragama, dan kurangnya 
penyuluh dan ustaz dalam pemberian materi dan pengajian, sedangkan Solusi 
yang diberikan oleh penyuluh terhadap kecerdasan spiritual pada remaja 
memberikan metode bimbingan melalui wawancara, menanamkan kesadaran yang 
tinggi pada remaja, dan mencari dan menambah penyuluh dan pembawa materi. 

Implikasi Penelitian ini adalah upaya yang telah dilakukan oleh penyuluh 
sedikit banyaknya bertumpuh pada remaja yang kurang memerhatikan materi 
yang disampaikan oleh penyulu. Kedua bahwa metodologi penyuluh yang 
diggunakan dalam meningkatkan kecerdasan spiritual ialah diskusi dan ceramah, 
namun sayangnya parkatek metodologi tersebut belum mampu memantik 
kecerdasan spiritual remaja secara siknifikan. Ketiga bahwa terjadinya distrak 
keperibadian remaja tidak terlepas dengan perkembangan teknologi saat ini. 
Doktrin dan segala macam yang dumunculkan dalam media online nampaknya 
mampu menarik perhatian remaja jika dibandingkan dengan kitab suci al-Quran. 
Sehingga kondisi-kondisi demikian tentunya dapat disimpulkan bahwa terjadi 
pergeseran cultur pada remaja, dan persoalan itu belum dapat terselesaikan di 
Desa Balong meskipun kita lihat ada upaya dan proses penyuluh dalam 
meningkatkan kecerdasan Remaja. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Pesoalan di Masa remaja merupakan puncak emosionalitas yang tinggi. 

Pertumbuhan fisik terutama organ-organ seksual mempengaruhi perkembangan 

emosi dan perasaan-perasaan dan dorongan-dorongan baru yang kuat terhadap 

peristiwa atau setuasi sosial (mudah tersinggung/marah atau mudah 

sedih/murung). 

Pada masa remaja penyesuaian diri dengan kelompok merupakan hal yang 

penting bagi anak laki-laki dan perempuan. Lambat laun mereka mulai 

mendambakan identitas dirinya. Pada masa remaja juga merupakan masa 

mulainya timbul pemikiran-pemikiran serta pertimbangan-pertimbangan dalam 

memaknai dan memahami suatu kepercayaan dan nilai-nilai agama yang 

menurutnya tidak sesuai dengan pemahamannya. Sehingga banyak remaja yang 

terjerumus dalam pemahaman atau aliran-aliran yang tidak sesuai dengan ajaran 

Islam. Hal yang seperti inilah yang menjadi salah satu faktor penghambat untuk 

meningkatkan kecerdasan spiritual karena pemahaman yang salah sehingga 

kegiatan kerohaniaan seperti salat, puasa serta rasa kepedulian sesama perlahan 

akan memudar. 

Jika ini terjadi maka generasi penerus bangsa ini kita tidak dapat menjamin 

eksistensinya dalam mempertahankan hak-hak dan melaksanakan kewajibannya 

sebagai anak bangsa Indonesia. Saat ini diharapkan para generasi bangsa 

Indonesia yang cerdas. Bukan hanya cerdas dalam bentuk intelektual dan 

emosional, akan tetapi cerdas dalam memelihara nilai-nilai yang bersifat Ilahi 

(kecerdasan spiritual). 

Khususnya di Sulawesi Selatan remaja di Desa Balong merupakan remaja 

yang aktif dalam kegiatan-kegiatan yang ada di desa, seperti mengikuti 
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perlombaan yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah Desa Balong Kecamatan 

Kabupaten Bulukumba. Kegiatan yang diikuti oleh remaja seperti kegiatan yang 

bersifat jasmani; perlombaan sepak bola, takraw, dan volli. Serta kegiatan yang 

bersifat rohani; perlombaan azan, wudhu dan tadarrus. 

Kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah Desa Balong seperti kegiatan 

yang di atas, remaja memiliki kesadaran untuk berpartisifasi dalam kegiatan-

kegiatan yang bersifat resmi yang diadakan oleh pemerintah setempat. Eksistensi 

remaja terlihat apabila adanya kegiatan, tetapi di luar dari pada kegiatan maka 

eksistensi remaja tidak dapat terlihat di Desa Balong.  

 Mengamati remaja yang ada di Desa Balong pada realitas adalah remaja 

yang ramah. Yang melatarbelakangi remaja ramah karena adanya kepentingan 

dalam keorganisasiannya ataupun kelompoknya untuk memperlihatkan kepada 

kelompok lain bahwa ia adalah kelompok yang menjunjung tinggi kesantunan 

dalam berinteraksi sesama kelompok lain, meskipun di dalamnya hanya sebatas 

formalitas atau popularitas.  

Seringkali penulis mendapati kurangnya rasa peduli sesama remaja dan 

tingginya rasa individualitas dalam kelompok itu sendiri. Hal demikianlah yang 

tidak  harus menjadi penghalang untuk tetap bersatu dan peduli sesama apa lagi 

dalam hal keagamaan, rasa perduli sasama dibutuhkan  sehingga dapat melahirkan 

generasi penerus bagi Desa Balong yang berkualitas. 

Kondisi remaja di Desa Balong saat ini memprihatinkan apa lagi 

kurangnya kepedulian sesama, mengenai keagamaan, salah satu contohnya di saat 

masuknya waktu salat magrib di mana remaja yang terdiri dari beberapa 

kelompok ini hanya beberapa orang saja yang masuk ke masjid untuk menunaikan 

ibadah salat magrib. Penulis berharap dengan adanya pembinaan yang dilakukan 
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oleh penyuluh akan membawa perubahan yang baik bagi remaja di Desa Balong 

dalam hal meningkatkan kecerdasan spiritual. 

Berbicara masalah remaja yang ada di Desa Balong, maka peneliti 

membagi remaja dalam 3 (tiga) bagian, yaitu: pertama remaja IPDB (Ikatan 

Pelajar Desa Balong), adalah remaja yang yang berkisaran sekitar 60% remaja 

yang sering membatu-bantu masyarakat, Kedua remaja IKOP (Ikatan Remaja 

Warkop), yang dimaksud dengan remaja warkop adalah remaja yang hanya 

kesehariannya menyibukkan diri di dunia maya atau sosial media, tanpa 

menyelipkan aktifitas spiritual yang beranggotakan sekitar 30% dari 100% ramaja 

yang ada, dan ketiga Ikatan Remaja Masjid (IRM) yang berkisar 20%. Dengan 

memperhatikan setuasi dan kondisi remaja yang lebih banyak melakukan aktivitas 

yang sia-sia ini maka dibutuhkan seorang penyuluh untuk membina maupun 

membimbing agar remaja di Desa Balong lebih memanfaatkan waktu dan 

memaknai hidup. 

Menurut Nur Leli, anggota ikatan remaja warkop, bahwa waktu tidak 

mesti dihargai akan tetapi dinikmati, karena kenikmatan lebih susah dicapai dari 

pada waktu yang akan dihargai. Waktu adalah waktu yang terus berputar ataupun 

berjalan sesuai dengan waktunya dan tidak ada habisnya selama kita hidup tetapi 

kenikmatan terkadang tidak akan kita dapatkan dengan hanya sekitar waktu 24 

jam. Persepsi remaja ini secara tidak langsung membantah bahwa waktu bagaikan 

pedang jika anda tidak menggunakannya maka anda yang akan ditebas. 

Ketidakpahaman remaja tentang persoalan waktu sehingga membuatnya 

keliru mengasumsikan waktu tidaklah berguna baginya. Paradigma ini tentunya 

juga banyak dipengaruhi oleh lingkungan di mana ia bergaul. Sehingga tidak 

heran dalam teori belajar kita dapati bahwa manusia dipengaruhi oleh 

lingkungannya di mana ia belajar. Dengan belajar manusia dapat melampaui 
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batas-batasannya pada manusia itu sendiri. Kondisi inilah salah satu faktor 

pendorong untuk melakukan peyuluhan atau pembinaan meningkatkan kecerdasan 

spiritual terhadap remaja yang ada di Desa Balong.  

Beberapa metode yang dilakukan oleh penyuluh untuk membina remaja, 

namun tidak membuahkan hasil yang memuaskan bagi para penyuluh yang ada di 

Desa Balong. Dengan demikian maka penulis tertarik melakukan penelitian yang 

berjudul; “Peranan Bimbingan penyuluh Agama Islam dalam meningkatkan 

kecerdasan spiritual pada remaja di Desa Balong Kecamatan Ujung Loe 

Kabupaten Bulukumba”. Dengan penyuluhan Islam yang dilakukan dalam 

meningkatkan kecerdasan spiritual di Desa Balong seperti melakukan berbagai 

kegiatan penambahan ilmu tentang keagamaan, tadarrus dan memberi pemahaman 

tentang spiritualitas itu sendiri agar remaja tidak keliru dalam memahami tentang 

kecerdasan spiritual. Salah satu bentuk yang dilakukan penyuluh adalah 

menjadikan santri dan santriwati sebagai pembina baru di masjid bagi adik-

adiknya agar setelah lulus mereka tidak lupa atau lepas dalam mempelajari dan 

mengamalkan Alquran serta dapat menjadi penerus bagi pembina yang lama agar 

tetap berlanjutnya proses belajar mengajar di masjid Desa Balong. 

B.  Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus 

1. Fokus penelitian 

Penelitian ini akan difokuskan pada peran penyuluhan Islam dalam 

meningkatkan kecerdasan spiritual remaja di Desa Balong Kecamatan Ujung Loe 

Kabupaten Bulukumba. 

2. Deskripsi Fokus 

Penelitian ini berjudul “Peran Penyuluh Agama Islam dalam 

Meningkatkan Kecerdasan Spiritual Remaja di Desa Balong Kecamatan Ujung 
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Loe Kabupaten Bulukumba”. Berdasarkan judul tersebut maka deskripsi fokus 

penelitian ini adalah sebagai berikut: 

a. Upaya penyuluhan agama Islam dalam meningkatkan kecerdasan spiritual 

remaja di Desa Balong Kecamatan Ujung Loe Kabupaten Bulukumba. 

dengan melalui pemberian ceramah dan materi keagamaan di masjid serta 

bimbingan penyuluhan Islam bagi remaja yang ingin berkonsultasi. 

b. Meminimalisir Hambatan dan mencari solusi dalam meningkatkan 

kecerdasan spiritual pada remaja di Desa Ujung Loe Kecamatan Ujung Loe 

Kabupaten Bulukumba, dengan pemberian kegiatan-kegiatan yang bersifat 

kerohanian seperti pemberian pemahaman tentang keagamaan, 

memperbanyak melakukan ibadah-ibadah lain seperti terciptanya 

kebersamaan dan kepedulian sesama remaja. 

C. Rumusan Masalah. 

Bertitik tolak dari uraian tersebut di atas, maka penulis dapat 

mengemukakan rumusan masalah yang berkaitan dengan hal ini yaitu: Bagaimana 

Peranan Penyuluh agama Islam dalam Meningkatkan Kecerdasan Spiritual 

Remaja di Desa Balong Kecamatan Ujung Loe Kabupaten Bulukumba?. 

Berdasarkan pokok permasalahan di atas, maka dapat dirumuskan sub 

masalah sebagai berikut : 

1. Bagaimana Upaya penyuluh agama Islam dalam meningkatkan kecerdasan 

spiritual remaja di Desa Balong Kecamatan Ujung Loe Kabupaten 

Bulukumba? 

2. Apa hambatan dan solusi Penyuluh Islam dalam meningkatkan kecerdasan 

spiritual pada remaja di Desa Balong Kecamatan Ujung Loe Kabupaten 

Bulukumba? 
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D. Kajian Pustaka/ Penelitian Terdahulu 

Kajian pustaka merupakan suatu bagian dari penelitian yang memuat 

tinjauan atas keputusan (literature) yang berkaitan dengan topik pembahasan, atau 

bahkan yang memberika inspirasi dan mendasari dilakukannya penelitian. Adapun 

tujuan pustaka dalam peneliti ini adalah 

1. Kaitannya dengan buku-buku 

Setelah peneliti melihat, membaca dan memahami beberapa judul buku 

yang mempunyai relevansi dengan penelitian ini dan yang akan menjadi rujukan 

penulis adalah sebagai berikut: 

a. Buku yang berjudul “ESQ Power” oleh Ary Ginanjar Gustian. Dalam buku 

ini membahasa tentang kecerdasan spiritual untuk memberi arti pada setiap 

unsur kehidupan agar sukses luar biasa dan bertahan lama, dimana hati 

menjadi pendorong utama agar memperoleh kebahagiaan sejati. 

b. Buku yang berjudul “Kebutuhan Spiritual (Konsep dan Aplikasi dalam 

Asuhan Keperawatan)” dalam buku ini membahas tentang kecerdasan 

spiritual dalam keperawatan agar selalu memahami pekerjaan dengan ikhlas. 

c. Buku yang berjudul “Rahasia Sukses Membangun Kecerdasan Emosi dan 

Spiritual (ESQ, Emosional Spiritual Quotient The ESQ Way)” oleh Ary 

Ginanjar Gustian. Dalam buku ini membahas tentang bagaimana kita dapat 

meraih kesuksesan dengan menggunakan kecerdasan emosional dan spiritual. 

2. Kaitannya dengan penelitian sebelumnya 

 Adapun penelitian terdahulu yang dianggap relevan dengan penelitian ini 

antara lain:  

a. Penelitian terdahulu tentang “peran orang tua dalam membina kecerdasan 

spiritual anak dalam keluarga” oleh (Syaiful Arifin: 2012), menunjukkan 

bahwa:Peran orang tua dalam membina kecerdasan spiritual kepada anak 
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dimulai sejak dini dengan mengajarkan anak mulai dari belajar doa sehari-

hari, membaca dan menulis Al-quran sampai salat. 

b. Penelitian yang dilakukan oleh: Lisa Amriani dari Fakultas Dakwah dan 

Komunikasi yang memilih judul “Strategi Guru Agama Islam dalam 

Pembinaan Kecerdasaan Emosional dan Spiritual Siswa di MTsN 1 Kelara” 

Peneliti lebih menfokuskan pada cara atau Metode yang ditempuh guru 

agama Islam dalam pembinaan kecerdasaan emosional dan spiritual siswa.1 

Seperti; murottal, taddarus, pidato dan menghafal doa sehari-hari.   

c. Penelitian yang dilakukan oleh Khadijah dari Fakultas Dakwah dan 

Komunikasi Jurusan Manajemen Dakwah yang berjudul Strategi Majelis 

Taklim Yastum Nurul Iman dalam Meningkatkan Kecerdasan Spiritual 

Muallimat Kota Makassar. penelitian ini hanya menggambarkan atau 

menjelaskan secara garis besar strategi yang dilakukan majelis ta’alim 

Yastum Nurul Iman agar dapat meningkatkan kecerdasan spiritual majelis 

ta’alim tersebut.2 Dengan strategi persuasif, persuasif adalah bentuk 

komunikasi yang bertujuan untuk memengaruhi dan meyakinkan orang lain 

dengan berbagai alasan dan prospek-prospek baik dari sebuah kondisi. 

Bertolak dari beberapa hasil penelitian yang telah dikemukakan di atas, maka 

penelitian yang akan dilaksanakan berbeda dari sebelumnya, sebab secara 

keseluruhan berbeda, baik dari pramotor maupun dari segi metodologi serta objek 

kajiannya. 

 

 

1Lisa Amriani ”Strategi Guru Agama Islam dalam Pembinaan Kecerdasaan Emosional 

dan Spiritual Siswa di MTsN 1 Kelara” Skripsi (Makassar: Fakultas Dakwah dan Komunikasi 

UIN Alauddin Makassar, 2012), h. 23. 

2Khadija “Strategi Majelis Taklim Yastum Nurul Iman dalam Meningkatkan 

Kecerdasan Spiritual Muallimat Kota Makassar” Skripsi (Makassar: Fakultas Dakwah dan 

Komunikasi, 2004), h. 18. 
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E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka yang menjadi tujuan dan 

kegunaan dalam penelitian ini sebagai berikut: 

1. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah: 

a. Untuk mengetahui Upaya penyuluh Islam dalam peningkatkan kecerdasan 

spiritual remaja di Desa Balong Kecamatan Ujung Loe Kabupaten 

Bulukumba. 

b. Untuk mengetahui hambatan dan solusi yang dilakukan dalam meningkatkan 

kecerdasan spiritual pada remaja di Desa Balong Kecamatan Ujung Loe 

Kabupaten Bulukumba. 

 

2. Kegunaan Penelitian 

Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah: 

a. Kegunaan ilmiah 

1) Memberikan pengetahuan mengenai pentingnya kecerdasan spiritual pada 

kehidupan remaja. 

2) Memberikan pengetahuan pada remaja tujuan dari kecerdasan spiritual itu 

sendiri dan dampak kurangnya kecerdasan spiritual pada masa remaja dan 

masa yang akan datang. 

b. Kegunaan praktis 

Penelitian ini diharapkan dapat jadikan acuan para penyuluh dalam hal 

meningkatkan kecerdasan spritual pada Remaja di Desa Balong Kecamatan Ujung 

Loe Kabupaten Bulukumba.  
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BAB II 

TINJAUAN TEORITIS 

 

A. Peranan Penyuluhan Islam 

1. Pengertian peranan 

Peranan berasal dari kata peran. Peran memiliki makna yaitu seperangkat 

tingkat diharapkan yang dimiliki oleh yang berkedudukan di masyarakat. Peranan 

adalah bagian dari tugas utama yang harus dilaksanakan.3 

Soekanto, peranan merupakan aspek yang dinamis dari kedudukan 

(status). Apabila seseorang yang melakukan hak dan kewajiban sesuai dengan 

kedudukannya, maka dia menjalankan suatu peranan.4 

Setyadi, berpendapat peranan adalah suatu aspek dinamika berupa pola 

tindakan baik yang abstrak maupun yang kongkrit dan setiap status yang ada 

dalam organisasi.5 

2. Pengertian  penyuluhan Islam 

Penyuluhan menurut bahasa berasal dari terjemahan Bahasa Inggris yaitu 

“Counseling” yang berarti pemberian nasehat, penyuluhan dan penegasan.6 

Maksudnya adalah seseorang yang memberikan nasehat kepada orang lain yang 

membutuhkan penanganan untuk memecahkan masalah-masalah yang sedang 

dihadapi. Pengertian penyuluhan Islam menurut pandangan para pakar, di 

antaranya yang dikembangkan oleh James F Adams yang dikutif oleh I.Djumhur 

dan Moh. Surya ia mengemukakan bahwa: 

 
3Dendy Sugono, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Depertemen Pendidikan nasional, 

Edisi IV (Cet. I; Jakarta : PT Gramedia, 2008), h. 1051.  

4Soerjono Soekanto dan Budi Sulistyowati, sosiologi suatu pengantar, (Cet. I; Jakarta: 

Rajawali Pres, 2014), h. 210. 

5Ras Eko,http:// www. ras-eko.com/ pengertian-peranan.html?m=1 (19 juli 2017). 

6John M. Echol Hasan Shadily, Kamus Inggris Indonesia, h. 150. 
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Pengertian penyuluhan (counseling) adalah sebagai berikut, Suatu 

penelitian timbal balik antara dua orang individu yang seseorang 

(counselor) membantu yang lain (counseling), supaya ia dapat lebih baik 

memahami dirinya dalam hubungannya dengan masalah-masalah 

kehidupan yang dihadapinya pada waktu itu dan akan datang7 

Pengertian di atas, dapat diketahui bahwa bimbingan adalah suatu proses 

membantu individu. Karena itu, penyuluhan merupakan salah satu teknik 

pelayanan dalam bimbingan secara keseluruhan, yaitu dengan memberikan 

bantuan secara keseluruhan. Karena itu, antara bimbingan dan penyuluhan tidak 

dapat dipisahkan satu sama lainnya, sebab keduanya memiliki hubungan yang 

erat. 

M. Umar dan Sartono juga memberikan pengertian, bimbingan Islam 

adalah suatu bantuan yang diberikan kepada invidu agar dengan potensi yang 

dimilikinya mampu mengembangkan diri secara optimal dengan memahami diri, 

memahami lingkungan, mengatasi hambatan guna menentukan rencana masa 

depan yang baik.8 

Di sisi lain dikatakan bahwa bimbingan dan penyuluhan pada hakekatnya 

sama, artinya bimbingan telah mencapai pengertian penyuluhan atau 

penasehat/bimbingan penyuluhan meliputi keseluruhan pekerjaan memberi 

bantuan. Sedangkan penasehat/bimbingan penyuluhan merupakan bagian dari 

usaha bimbingan itu. Uraian dari definisi tersebut di atas, dapat dilihat 

kemungkinan adanya beberapa definisi yang berbeda dari berbagai ahli 

bimbingan. Namun demikian, hampir semua definisi tersebut memiliki aspek-

aspek kesamaan. Salah satu aspek-aspek kesamaan itu adalah: 

 
7J. Jumhur dan Moh. Surya, Bimbingan dan Penyuluhan di Sekolah, h. 25. 

8Lihat. M.Umar dan Sartono, Bimbingan dan Penyuluhan (Cet. II; Bandung: Pustaka 

Setia, 2001), h. 9. 
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a. Bahwa bimbingan selalu menyangkut sesuatu pertolongan atau bantuan dari 

seseorang kepada orang lain. Pada hakekatnya bimbingan adalah suatu 

hubungan menolong pihak kedua, yang biasanya berada dalam kondisi yang 

memungkinkan dia untuk menolong pihak kedua yang memerlukan 

pertolongan. 

b. Pertolongan dalam bimbingan biasanya bersifat individual, dalam arti bahwa 

pertolongan itu diberikan dengan titik tolak dengan berorientasi pada 

kebutuhan individu yang ditolongnya.9  

Membimbing merupakan pertolongan bukan tindakan mengatur, 

pemaksaan dan bukan pula membuat keputusan-keputusan bagi orang lain. 

Namun bimbingan adalah pertolongan yang disediakan oleh penyuluh-penyuluh 

yang mampu kepada seseorang individu agar mengatur hidupnya sendiri, 

mengembangkan pendapatnya serta dapat mengambil keputusan-keputusan yang 

dihadapinya. Allah swt berfirman dalam QS. Muhammad/47: 7 

ٰٓايَُّهَا ا الَّذِيْنَ  ي  مَنوُْٰٓ  اقَْداَمَكُمْ  وَيثُبَِّتْ  ينَْصُرْكُمْ  اٰللَّ  تنَْصُرُوا  اِنْ  ا 
Terjemahnya: 

Hai orang-orang mukmin, jika kamu menolong (agama) Allah, niscaya Dia 
akan menolongmu dan meneguhkan kedudukanmu10 

Ayat di atas menjelaskan bahwa barang siapa di antara kamu yang 

memberikan bantuan dan pertolongan kepada sesamanya dalam mengurangi suatu 

beban atau membantu memecahkan masalah, niscaya Allah swt. akan membalas 

kebaikannya, dan semakin diteguhkan kedudukannya sebagai hamba yang 

beriman. 

 

 
9Lihat. M.Umar dan Sartono, Bimbingan dan Penyuluhan, h. 11. 

10Kementrian Agama RI, Al-Quranulkarim  
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3. Metode Bimbingan Penyuluhan Islam 

Metode adalah segala sarana yang dapat digunakan untuk mencapai 

tujuan yang diinginkan. Semakin rumit kegiatan yang dilakukan semakin banyak 

pula metode yang diciptakan untuk mengatasi masalah yang dihadapi demi 

terwujudnya suatu tujuan yang dicita-citakan. Adapun metode-metode yang 

digunakan dalam bimbingan dan penyuluhan khususnya agama Islam sebagai 

berikut: 

a. Wawancara 

Wawancara adalah salah satu cara untuk memperoleh fakta-fakta 

kejiwaan yang dapat dijadikan bahan penataan bagaimana seharusnya kejiwaan 

remaja pada saat memerlukan bantuan.11 

b. Metode Kelompok 

Metode kelompok, pembimbing atau penyuluh akan dapat 

mengembangkan sikap sosial, sikap memahami peranan dan bimbingan dalam 

lingkungannya menurut pandangan orang lain dalam kelompok itu sendiri.12 

c. Metode Sosiometri 

Metode sosiometri digunakan dalam bidang penyuluhan bertujuan untuk 

meneliti saling adanya hubungan antara individu dengan individu yang lainnya. 

Dengan kata lain sosiometri digunakan untuk mengumpulkan data dari suatu 

kelompok yang ada dengan berbagai kepribadian yang mereka miliki dapat 

memudahkan pelayanan bimbingan dan penyuluhan yang diberikan kepadanya.13 

d. Metode Diskusi 

 
11M. Arifin, Pokok-Pokok Pikiran Tentang Bimbingan Penyuluhan Agama (Cet. III; 

Jakarta: Bulang Bintang, 1978), h. 44.  

12M. Arifin, Pokok-Pokok Pikiran Tentang Bimbingan Penyuluhan, h. 45. 

13M. Arifin, Pokok-Pokok Pikiran Tentang Bimbingan Penyuluhan, h. 45. 
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Diskusi adalah salah satu bentuk pelayanan bimbingan dengan cara 

mengadakan komunikasi secara demokratis untuk mendapatkan suatu nilai yang 

mungkin belum pernah ditemukan dalam hidupnya. Dalam metode ini sangat 

bermanfaat serta dapat memuaskan pandangan dan pemikiran.14 

4. Tujuan Bimbingan Penyuluhan Islam 

Bimbingan penyuluhan Islam mencakup pertolongan yang diberikan 

seseorang, dengan tujuan untuk menolong orang itu kemana ia pergi, apa yang 

ingin dilakukan, dan bagaimana cara yang sebaik-baiknya mencapai tujuan ini. 

Bantuan ini menolong seseorang untuk memecahkan masalah-masalah yang 

timbul dalam hidupnya. Secara singkat boleh dikatakan bahwa bimbingan 

bertujuan untuk memberi pertolongan kepada individu yang ditolong agar ia 

mencapai atau memiliki kehidupan yang layak, dan bahagia di masyarakat.15 Di 

bawah ini akan dikemukakan tujuan bimbingan dan penyuluhan sebagai berikut: 

a. Untuk dapat menerima diri sendiri dalam lingkungan secara positif dan 

dinamis. Diharapkan manusia tidak hanya mengenal kekuatan yang mereka 

ikuti mengenal lingkungan serta memberikan kemungkinan-kemungkinan 

yang baik saja, akan tetapi mereka harus mengenal kekurangan-kekurangan 

serta keterbatasan yang ada pada diri mereka.16 

b. Untuk mengambil keputusan sendiri tentang berbagai hal. Dengan 

terpenuhinya tujuan yang pertama dan kedua hendaknya individu dapat 

memutuskan sendiri suatu tindakan yang akan mereka lakukan sesuai 

 
14M. Arifin, Pokok-Pokok Pikiran Tentang Bimbingan Penyuluhan, h. 46. 

15Aryatmi Siswoharjono, Persfektif Bimbingan Konseling dan Penerapannya di 

Berbagai Institusi  (Cet. I; Semarang : Satwacana,1990), h. 6. 

16Lihat Dewa Ketut Sukardi, Dasar-Dasar Bimbingan dan Penyuluhan di sekolah, h. 

103. 
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dengan keadaan yang ada pada diri mereka dan lingkungan dimana ia 

berada.17 

c. Untuk dapat mengarahkan diri sendiri. Sejalan dengan tujuan yang ketiga, 

keputusan sendiri dan dengan mengarahkan diri sendiri, diharap individu 

dapat mewujudkan dirinya sendiri.18kegiatan bimbingan dan konseling 

bertujuan untuk mengarahkan individu kepada sesuatu sesuai dengan 

kemampuan bakat yang ada pada mereka. 

d. Untuk dapat mewujudkan diri sendiri. Dengan mengenal diri sendiri dan 

lingkungan, dengan mengambil.19 

e. Untuk mengenal diri sendiri dan lingkungannya. Dengan adanya usaha 

bimbingan dan konseling, diharapkan manusia dapat mengenal dirinya 

sendiri dan lingkungannya dimana ia berada. Mengenal diri sendiri dalam 

arti mengenal kekuatan dan kelemahan yang ada pada dirinya. Selanjutnya 

berdasarkan pengenalan kepada dirinya sendiri dengan mengenal 

lingkungannya. Lingkungan dalam arti umum yaitu lingkungan keluarga, 

dan pekerjaan serta lingkungan masyarakat.20 

B. Kecerdasan Spiritual dan Masalahnya 

1. Pengertian kecerdasan  

Kecerdasan (dalam bahasa inggris disebut intelligence dan bahasa arab 

disebut al-dzaka’) menurut arti bahasa adalah pemahaman, kecepatan, dan 

kesempurnaan sesuatu. Dalam arti, kemampuan (al-qudrah) dalam memahami 

 
17Lihat Dewa Ketut Sukardi, Dasar-Dasar Bimbingan dan Penyuluhan di sekolah, h. 

104. 

18Lihat Dewa Ketut Sukardi, Dasar-Dasar Bimbingan dan Penyuluhan di sekolah, h. 

105. 

19Lihat Dewa Ketut Sukardi,  Dasar-Dasar Bimbingan dan Penyuluhan di sekolah, h. 

105. 

20Lihat Dewa Ketut Sukardi, Dasar-Dasar Bimbingan dan Penyuluhan di sekolah 

(Surabaya: Usaha Nasional, 1993), h. 103. 
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sesuatu secara cepat dan sempurna. Begitu cepat penangkapannya itu sehingga 

Ibnu Sina, seorang psikolog falsafih menyebut kecerdasan sebagai kekuatan 

intuitif (al bads).21 

Kecerdasaan tidak hanya terbatas pada ketajaman berpikir atau otak saja, 

namun kecerdasaan juga meliputi kemampuan memecahkan masalah-masalah 

abstrak. JP. Chaplin kemudian merumuskan tiga dimensi kecedasaan, yaitu 

a. Kemampuan menghadapi dan menyesuaikan diri  terhadap situasi yang baru  

secara tepat dan efektif, 

b. Kemampuan menggunakan konsep yang abstrak secara efektif, yang meliputi 

empat unsur, seperti memahami, berpendapat, mengontrol, dan mengkritisi,  

c. Kemampuan  memahami pertaliaan-pertalian dan belajar dengan cepat sekali.22 

2. Pengertian spiritual 

Spiritual menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah sesuatu yang 

berhubungan dengan atau bersifat kejiwaan, rohani, dan batin. Spiritual berkenaan 

dan menghargai setiap orang untuk membuat perasaan senang seseorang. Spiritual 

adalah sebuah kehidupan, tidak hanya do’a, mengenal dan mengakui Tuhan. 

Berdasarkan berbagai pengertian di atas, spiritual dapat digambarkan sebagai 

pengalaman seseorang atau keyakinan seseorang tentang bagaimana seharusnya 

menjalani hidup, menghargai orang lain dengan menggunakan keyakinan akan 

kekuatan yang Maha Esa. Spiritual merupakan bagian dari kekuatan yang ada 

 
21Abdul Mujib & Jusuf Mudzakir, Nuansa-Nuansa Psikologi Islam, Edisi I (Cet. II; 

Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), h. 317. 

22JP Chaplin, Dictionary Of Psychology, Terj. Kartini Kartono, Kamus Lengkap 

Psikologi (Jakarta:  Rajawali Pers, 1999), h. 253. 
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pada diri seseorang dalam memaknai kehidupan. Spiritual merupakan upaya 

seseorang untuk memaknai hidup.23 

 Dengan hati, jiwa, semangat, kepedulian antara sesama manusia, makhluk 

lain, dan alam sekitar berdasarkan keyakinan akan adanya Tuhan yang Maha Esa. 

Spiritual meliputi kesadaran suara hati, internalisasi, dan keikhlasan sebagai 

wujud aktualisasi hubungan dengan Tuhan. Spiritual juga disebut sebagai sesuatu 

yang dirasakan tentang diri sendiri dan hubungan dengan orang lain, dapat 

diwujudkan dengan sikap mengasihi orang lain, baik, ramah, menghormati.24 

Spiritual berasal dari kata spirit yang berarti semangat, jiwa, roh, sukma, 

mental, batin, rohani dan keagamaan. Adapun menurut kamus Webster kata 

“spirit” berasal dari kata benda bahasa Latin “spiritus” yang berarti napas dan 

kata kerja “spiare” yang berarti untuk bernapas. Melihat kata asalnya, untuk hidup 

adalah untuk bernapas, dan memiliki mapas artinya memiliki spirit. Spiritual 

berarti memiliki ikatan yang jauh lebih kepada hal-hal yang bersifat kerohanian 

atau kejiwaan dibandingkan hal yang bersifat fisik atau material. Spiritualitas 

merupakan kebangkitan atau pencerahan diri dalam mencapai tujuan dan makna 

hidup. Spiritualitas merupakan bagian esensial dari keseluruhan kesehatan dan 

kesejahteraan seseorang. Spiritualitas dapat merupakan ekspresi dari kehidupan 

yang dipersepsikan lebih tinggi, lebih kompleks atau lebih terintegrasi dalam 

pandangan hidup seseorang, dan lebih dari pada hal yang bersifat inderawi.25 

Spiritual sebagai kecenderungan untuk membuat makna melalui 

hubungan intrapersonal seseorang, interpersonal dan transpersonal yang 

memberdayakan seseorang mengatasi masalah. Perspektif spiritual adalah 

 
23Ah. Yusuf, Fanni Okviansanti, Hanik Endang Nihayati, Kebutuhan Spiritual (Jakarta: 

Mitra Wacana Media, 2017), h. 49. 

24Ah. Yusuf, Fanni Okviansanti, Hanik Endang Nihayati, Kebutuhan Spiritual, h. 50. 

25Aliah Purwakania Hasan, Psikologi Perkembangan Islam, Edisi I (Cet. I; Jakarta: PT 

Raja Grafindo Persada, 2006), h. 288. 
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kedalaman spiritualitas meresap dalam kehidupan sehingga mereka terlihat dalam 

interaksi spiritual.Dengan demikian perspektif spiritual merupakan pilihan 

panduan, memberikan kenyamanan, merumuskan nilai pribadi/moral, membantu 

mengatasi selama sakit, kesedihan dan kehilangan.26 

Spiritual adalah faktor kultural penting yang berstruktur dan arti pada 

nilai manusia, perilaku dan pengalamannya. Spiritual adalah dimensi yang dalam 

diri kehidupan suatu agama, menjadi substansi dari ajaran suatu agama. Spiritual 

bukan suatu agama, tetapi spiritualitas agama sebenarnya menyatu dalam 

spiritualitas manusia, dan berada dalam dimensi batin kepribadiannya, menjadi 

kekuatan yang tak pernah kering untuk selalu bersyukur atas segala nikmat-Nya, 

menjadikan dirinya tenang dan tidak takut sedikitpun terhadap berbagai ancaman, 

tidak pernah kehilangan harapan dalam kehidupan yang penuh pergolakan, dan 

terus mendorongnya untuk tidak pernah putus asa untuk melakukan 

penyempurnaan dalam kehidupannya.27 

3. Kecerdasan spiritual  

Kecerdasan spiritual, menurut Marsha Sinetar, ialah pemikiran yang 

teriIlhami. Kecerdasan ini diilhami oleh dorongan dan efektivitas, keberadaan atau 

hidup keilahian yang mempersatukan kita sebagai bagiannya.28 

Munurut Danah Zohar dan Ian Marshall, kecerdasan spiritual merupakan 

kecerdasan tertinggi pada manusia, yang melingkupi seluruh kecerdasan yang ada 

pada manusia. Artinya, kecerdasan spiritual melingkupi seluruh kecerdasan yang 

terdapat pada manusia. Sedangkan menurut Marsha Sinetar, kecerdasan spiritual 

adalah kecerdasan yang diilhami oleh dorongan dan efektivitas, keberadaan atau 

hidup ilahi yang mempersatukan kita sebagai makhluk ciptaan Allah sebagai 

 
26Ah. Yusuf, Fanni Okviansanti, Hanik Endang Nihayati, Kebutuhan Spiritual, h.1. 

27Ah. Yusuf, Fanni Okviansanti, Hanik Endang Nihayati, Kebutuhan Spiritual, h. 50. 

28Ah. Yusuf, Fanni Okviansanti, Hanik Endang Nihayati, Kebutuhan Spiritual, h. 49. 
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sumber utama kegairahan yang memiliki eksistensi tanpa akal, kekal, abadi, 

lengkap pada diri dan daya kreatifnya. Sedangkan menurut Michael Levin, 

kecerdasan spiritual adalah sebuah perspektif “spirituality is a perspective” 

artinya mengarahkan cara berpikir kita menuju kepada hakekat terdalam 

kehidupan manusia yaitu penghambaan diri pada Sang Maha Suci29. 

Mujib dan Mudzakkir memberi pengertian tentang kecerdasan spiritual 

Islam sebagai kecerdasan yang berhubungan dengan kemampuan memenuhi 

kebutuhan ruh manusia, berupa ibadah agar ia dapat kembali kepada penciptanya 

dalam keadaan suci. Kecerdasan spiritual merupakan kecerdasan qalbu yang 

berhubungan dengan kualitas batin seseorang, ia menjangkau nilai luhur yang 

belum terjangkau oleh akal30. 

Toto Asmara mengungkapkan bahwa SQ (Spiritual Quotient) adalah 

kemampuan seseorang untuk mendengarkan hati nuraninya atau bisikan 

kebenaran yang meng-ilahi dalam dirinya dan beradaptasi, untuk itu kecerdasaan 

spiritual sangat ditentukan oleh upaya untuk membersihkan dan memberikan 

pencerahan qalbu sehingga mampu memberikan nasehat dan arah tindakan serta 

cara mengambil keputusan maka dari itu qalbu harus senantiasa berada pada 

posisi yang bermuatan kebenaran dan kecintaan pada Allah swt.31 

Kecerdasaan spiritual merupakan bentuk kesadaran tertinggi yang 

berangkat dari keimanan kepada Allah atau setidaknya dapat dikatakan bahwa 

dengan kecerdasaan ini berarti memberikan muatan bersifat ke-ilahian ke dalam 

suara hati yang bersumber dari suara Tuhan. Kecerdasaan spiritual sangat erat 

kaitannya dengan kesadaran spiritual dalam diri individu karena itu, Sinetar 

 
29Triantono Safaria, Spiritual Intelegence, Edisi I (Cet. I; Yogyakarta: Graha Ilmu, 

2007), h. 15. 

30Abdul Mujib & Jusuf Mudzakir, Nuansa-Nuansa Psikologi Islam, h. 329. 

31Lihat Toto Tasmara, Kecerdasaan Rohaniah Trasendental Intelegence, (Jakarta: 

Gema Insani Press, 2001), h. 47. 
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menyebutnya sebagai kesadaran dini dimana individu mengikutinya ke manapun 

kesadaran diri itu membawanya. 

Kesadaran dini ini dikemudian hari akan mendorong individu untuk 

secara terus menerus mengaktualisasikan dirinya secara optimal dan utuh. 

Kecerdasaan spiritual adalah kemampuan seseorang untk mendengarkan hati 

sebagai bisikan kebenaran yang berasal dari Allah swt, ketika seseorang 

mengambil keputusan atau memiliki pilihan, berempati, dan beradaptasi, potensi 

ini sangat ditentukan oleh upaya membersihkan qalbu dan memberikan 

pencerahan qalbu, sehingga mampu memberikan nasehat dan mengarahkan 

tindakan, bahkan akhirnya menuntut seseorang dalam mengambil tiap-tiap 

keputusan.32 

Dalam perspektif agama Islam kecerdasan pada manusia disebut sebagai 

kecerdasan spiritual dikarenakan kecerdasan tersebut bersumber dari fitrah 

manusia itu sendiri, yaitu fitrah (potensi) beragama, meyakini ketauhidan Allah 

swt. sebagai pencipta alam semesta. Sebagaimana firman Allah dalam  QS ar-

Rum/30: 30. 

يْنِ  وَجْهَكَ  فاَقَمِْ  لِكَ  اٰللِّ  لِخَلْقِ  تبَْدِيْلَ  لَا  عَليَْهَا   النَّاسَ  فَطَرَ  الَّتِيْ  اٰللِّ  فطِْرَتَ  حَنيِْفاً   لِلدِّ ذ   ۗ يْنُ    الْقيَمُِّ   الدِّ

كِنَّ   يعَْلَمُوْنَ   لَا  النَّاسِ  اكَْثرََ  وَل 

Terjemahnya: 

Maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama Allah; (tetaplah 
atas) fitrah Allah yang telah menciptakan manusia menurut fitrah itu.tidak 
ada peubahan pada fitrah Allah. (Itulah) agama yang lurus; tetapi 
kebanyakan manusia tidak mengetahui.33 

Penjelasan ayat di atas, kecerdasan spiritual merupakan iman (jiwa) 

manusia yang sesungguh-sungguhnya atau di mana hubungan manusia kepada 

 
32Lihat Toto Tasmara, Kecerdasan Rohaniah Trasedental Intelegence, h. 189. 

33Kementrian Agama RI, Al-Quranulkarim Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat 

Islam dan Pembinaan Syariah, h. 407. 
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sang pencipta terjalin dengan baik seperti melaksanakan salat, zikir, doa dan 

hubungan sesama manusia dengan baik sehingga kecerdasan spiritual bisa 

dirasakan oleh hati (qalb) dan jiwa manusia. sebagaimana firman Allah swt. dalam 

QS At-Tagabun/64: 11. 

صِيْبَة   مِنْ  اصََابَ  مَآٰ  وَمَنْ  اٰللِّ  باِِذْنِ  الِاَّ  مُّ  ۗ وَاٰللُّ  قَلْبَه   يهَْدِ  باِلٰلِّ  يُّؤْمِنْ     ۗ  عَلِيْم   شَيْء   بكُِلِّ  

Terjemahnya: 

Dan barangsiapa yang beriman kepada Allah niscaya Dia akan memberi 
petunjuk kepada hatinya. dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.34 

Ketika hati seseorang jernih, ia akan mampu menerjemahkan pesan 

dengan jelas, terang, positif sehingga kita dapat mengenali diri kita sendiri, 

mengetahui kondisi jiwa kita dan dapat mengetahui tindakan apa yang paling tepat 

yang harus kita lakukan. 

4. Kecerdasan spiritual ditandai dengan sejumlah ciri, yaitu: 

a. Mengenal motif kita yang paling dalam. 

Motif adalah dorongan atau daya penggerak yang paling dalam berkaitan 

erat dengan motif kreatif. Motif kreatif adalah motif yang menghubungkan 

seseorang dengan kecerdasan spiritual, seperti suara hati fitrah tidak terletak pada 

kreativitas, tidak bisa dikembangkan dengan IQ. IQ hanya akan membantu untuk 

menganalisis atau mencari pemecahan sosial secara logis. Sedangkan suara hati 

fitrah kunci spiritual karena ia adalah fitrah. Keinginan diperlakukan adil, 

keinginan hidup sejahtera, keinginan mengasihi dan dikasihi. Untuk bisa bersabar, 

menerima orang lain apa adanya serta bisa mengendalikan diri. Jadi motif kreatif 

adalah motif yang lebih dalam, dan salah satu ciri-ciri yang cerdas secara spiritual 

adalah orang yang mengetahui motifnya yang paling dalam.35 

 
34Kementrian Agama RI, Al-Quranulkarim Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat 

Islam dan Pembinaan Syariah, h. 558. 

35Ary Ginanjar Agustian, Rahasia Sukses Membangun Kecerdasan Emosi dan Spiritual 

(ESQ, Emosional Spiritual Quotient The ESQ Way 165 (Cet. I; Jakarta : PT Arga Tilanta, 2001), h. 

86. 
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b. Memiliki tingkat kesadaran yang tinggi. 

Maksudnya adalah dia memiliki tingkat kesadaran bahwa dirinya adalah 

seorang hamba yang diciptakan Allah swt. karenanya selalu ada upaya untuk 

mengenal dirinya lebih dalam. Misalnya, ia selalu bertanya siapa diriku ini? Sebab 

dengan mengenal diri, maka dia akan mengenal tujuan dan misi hidupnya. Jadi 

orang yang tingkat kecerdasannya tinggi adalah orang yang mengenal dirinya 

dengan baik.36 

c. Bersikap responsif pada diri yang dalam. 

Artinya melakukan introspeksi diri, refleksi dan mau mendengar dirinya 

sehingga dia mampu mendengar suara hati nuraninya sendiri. Salah satu 

contohnya saat seseorang mengalami musibah seperti perusahaannya bangkrut, 

dikecewakan oleh orang yang dipercayai, biasanya orang seperti ini melakukan 

introspeksi diri. Jadi orang yang cerdas secara spiritual yaitu orang yang 

bertanggung jawab atas dirinya sendiri. 

d. Mampu memanfaatkan dan mentransendenkan kesulitan. 

Artinya orang yang cerdas spiritual yang mampu menyelesaikan masalah 

yang dihadapinya dengan sabar dan berserah diri serta mampu mengembil hikmah 

dari kesulitan yang dihadapinya. Hal seperti ini dilakukan dengan memahami 

kesulitan, dan mengetahui cara keluar dari kesulitan tersebut dengan baik, dan 

selalu berserah diri dengan melaksanakan salat, zikir dan selalu berdoa kepada 

Allah swt atas kesulitan yang dihadapinya. 

e. Sanggup berdiri, menentang, dan berbeda dengan orang banyak. 

Manusia mempunyai kecenderungan untuk ikut arus atau trend, seperti 

trend rambut, pakaian, kebiasaan hidup dan pemikiran. Orang yang cerdas secara 

 
36Sudirman Tebba, Kecerdasan Sufistik, Edisi I (Cet. I; Jakarta : Kencana, 2004), h. 26. 
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spiritual mempunyai pendirian dan pandangan sendiri walaupun harus berbeda 

dengan pendirian dan pandangan orang banyak.37 

 

 

f. Tidak mengganggu atau menyakiti orang dan makhluk yang lain. 

Artinya merasa bahwa alam semesta ini adalah sebuah kesatuan, 

sehingga jika mengganggu apa pun dan siapa pun  pada akhirnya akan kembali 

pada dirinya sendiri. Misalnya, kalu menyakiti orang lain nanti akan disakiti pula, 

kalau merusak alam akan menimbulkan kesulitan atau musibah, seperti banjir dan 

tanah longsor. Karena itu, orang yang cerdas secara spiritual tidak akan menyakiti 

orang lain dan alam sekitar. 

g. Memperlakukan agama secara spiritual. 

Sejalan dengan itu orang yang cerdas secara spiritual beragama adalah 

orang yang tidak akan menyakiti orang lain walaupun berbeda agama atau 

penganut kepercayaan yang lain. Karena agama hanyalah jalan masing-masing 

orang menuju kepada Tuhan, dan tidak ada alasan untuk memusuhi orang yang 

menempuh jalan yang lain. Orang yang cerdas secara spiritual belum tentu 

bertuhan. Orang ateis bisa cerdas secara spiritual, kemudian orang yang bertuhan 

belum tentu beragama. Orang dapat merasakan kehadiran Tuhan pada dirinya 

tanpa menganut agama tertentu.38 

5. Bentuk-bentuk Kecerdasan qolbiah (spiritual). 

Masing-masing bentuk kecerdasan qolbiah yang dimaksud merupakan 

kualitas, yang boleh jadi berkedudukan sebagai proses atau sebagai produk. 

Dikatakan sebagai proses, sebab bentuk-bentuk itu merupakan tahapan (maqam) 

 
37Sudirman Tebba, Kecerdasan Sufistik, h. 29. 

38Sudirman Tebba, Kecerdasan Sufistik, Edisi I (Cet. I; Jakarta : Kencana, 2004), h. 29. 
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yang harus ditempuh untuk memperoleh kecerdasan. Dikatakan sebagai produk, 

sebab ia merupakan kualitas kecerdasan yang ingin dicapai dalam kecerdasan 

qolbiah. Adapun bentuk-bentuk kecerdasan qolbiah adalah sebagai berikut: 

a. Kecerdasan ikhbat, yaitu kondisi qalbu yang memiliki kerendahan dan 

kelembutan hati, merasa tenang dan khusyuk di hadapan Allah, dan tidak 

menganiaya pada orang lain. kecerdasan ikhtibat juga dapat diartikan sebagai 

kondisi qolbu yang kembali dan mengabdi dengan kerendahan hati kepada Allah, 

merasa tenang jika berdzikir kepada-Nya, tunduk dan dekat kepada-Nya.  

Kondisi ini sesuai dengan Firman Allah dalam QS. Al-Hajj/22: 34 dan 

35. 

 

ى  وَالصٰبرِِيْنَ  قلُوُْبهُُمْ  وَجِلَتْ  اٰللُّ  ذكُِرَ  اذِاَ الَّذِيْنَ  وةِ   وَالْمُقِيْمِى اصََابهَُمْ  مَآٰ  عَل  ل  ا الصَّ هُمْ  وَمِمَّ  رَزَقْن 

 ينُْفِقوُْنَ 

Terjemahannya: 

Berilah kabar gembira kepada orang-orang yang tunduk patuh (kepada 

Allah). (yaitu) orang-orang yang apabila disebut nama Allah gemetarlah 

hati mereka, orang-orang yang sabar terhadap apa yang menimpa mereka, 

orang-orang yang mendirikan sembahyang dan orang-orang yang 

menafkahkan sebagian dari apa yang telah Kami rezkikan kepada mereka.39 
 

Berdasarkan ayat di atas, al-Syairazi dalam tafsirnya orang yang 

memiliki kecerdasan ikhbat atas dua macam pertama berkaitan dengan aktivitas 

psikis (maknawi), yaitu apabila disebutkan nama Allah maka hatinya berdebar 

(karena kagum) dan bersabar atas segala macam bencana yang menimpahnya. 

Kedua, berkaitan dengan aktifitas psikis (jasmani) yaitu mau mendirikan salat dan 

menafkahkan sebagian reskinya di jalan Allah swt. 

 
39Kementrian Agama RI, Al-Quranulkarim, “Direktorat Jenderal Bimbingan 

Masyarakat Islam dan Pembinaan Syariah, h. 337. 
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b. Kecerdasan zuhud, secara harfiah, zuhud berarti berpaling, menganggap hina 

dan kecil, serta merasa butuh pada sesuatu. Seseorang dianggap memiliki 

kecerdasan zuhud apabila memiliki indikator berikut,  

1) Meninggalkan perbuatan yang tidak bermanfaat bagi kehidupan akhirat,  

2) Meredam berangan-angan yang panjang,  

3) Tidak merasa gembira dengan keberadaan dunia, serta tidak merasa 

menyesal apabila kehilangan dunia. 

4) Adanya kelapangan jika terlepas dari jeratan kepemilikan dunia,  

5) Kalbu berupaya keluar dari belenggu dunia untuk menuju pada akhirat,  

6) Tidak sekedar meninggalkan dunia, melainkan tidak merasa memiliki 

sesuatu dan tidak merasa dimiliki sesuatu, sehingga hidupnya merdeka dan 

bebas tanpa diikat oleh kehidupan material. 

7) Kecerdasan wara’ (al-wara’). Wara’ adalah menjaga diri dari perbuatan 

yang tidak makruf yang dapat menurunkan derajat dan kewibawaan 

seseorang. Kriteria wara’ yaitu membersihkan kalbu dari segala kotoran dan 

najis fisik maupun psikis, meninggalkan perbuatan yang sia-sia dan tidak 

ada gunanya, dan menjauhkan kalbu dari segala perbuatan yang masih 

diragukan. 

8) Kecerdasan dalam berharap baik (al-raja’), yaitu berharap terhadap sesuatu 

kebaikan kepada Allah swt dengan disertai usaha yang sungguh-sungguh 

dan tawakkal sesuai dengan firman Allah dalam QS. Al-Isra’/17: 57 

ىِٕكَ 
ى يبَْتغَوُْنَ  يَدْعُوْنَ  الَّذِيْنَ  اوُل ٰۤ  اِنَّ  عَذَ ابَه    وَيخََافوُْنَ  رَحْمَتهَ   وَيَرْجُوْنَ  اقَْرَبُ  ايَُّهُمْ  الْوَسِيْلَةَ  رَبِّهِمُ  اِل 

 مَحْذوُْرًا كَانَ  رَبكَِّ  عَذاَبَ 

Terjemahnya: 

Orang-orang yang mereka seru itu, mereka sendiri mencari jalan kepada 
Tuhan mereka siapa di antara mereka yang lebih dekat (kepada Allah) dan 
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mengharapkan rahmat-Nya dan takut akan azab-Nya; Sesungguhnya azab 
Tuhanmu adalah suatu yang (harus) ditakuti.40 

Ayat di atas menyebutkan kata yarjuna yang menurut Ibnu Katsir dalam 

tafsirnya, al-raja’ berkaitan dengan memenuhi ketaatan sehingga mendatangkan 

rahmat, serta menjauhi larangan agar tidak terkena siksa. 

c. Kecerdasan ri’ayah. Ri’ayah berarti memelihara pengetahuan yang pernah 

diperoleh dan mengaplikasikannya dengan perilaku nyata, dengan cara melakukan 

perbuatan baik dan ikhlas, dan menghindari perbuatan yang merusak. 

d. Kecerdasan Muqarabah. Muqarabah berarti kesadaraan seseorang bahwa Allah 

swt. mengetahui dan mengawasi apa yang dipikirkan, dirasakan, diperbuatnya 

baik lahir maupun batin. 

e. Kecerdasan Ikhlas. ikhlas berarti kemurnian dan ketaatan yang ditujukan 

kepada Allah semata, dengan cara membersihkan kondisi batin dari perhatian 

makhluk. Sehingga amalan perbuatannya dilakukan secara ikhlas.41 

6. Hambatan dalam Mengembangkan Kecerdasan Spiritual 

Perkembangan spiritual anak menurut Nierenberg & Sheldon dipengaruhi 

faktor-faktor berikut: 

a. Lingkungan keluarga; Hal yang perlu dilakukan orang tau pada saat ini terlebih 

dahulu adalah bagaimana memberikan teladan kepada anak dalam menjalankan 

kewajiban-kewajiban agamanya. Orang tua tidak hanya cukup menggunakan 

kata-kata tetapi lebih jauh harus mewujudkannya dalam bentuk tindakan 

konkret yang bisa dilihat anak.  

 

Sesuai dengan firman Allah dalam QS. At-Tahrim/66: 6. 

 
40Kementrian Agama RI, Al-Quranulkarim “Direktorat Jenderal Bimbingan 

Masyarakat Islam dan Pembinaan Syariah, h. 288. 

41Abdul Mujib & Jusuf Mudzakir,  Nuansa-Nuansa Psikologi Islam,  h. 334. 
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ٰٓايَُّهَا مَنوُْا الَّذِيْنَ  ي  ا ا  قوُْدهَُا ناَرًا وَاهَْلِيْكُمْ  انَْفسَُكُمْ  قوُْٰٓ ىِٕكَة   عَليَْهَا وَالْحِجَارَةُ  النَّاسُ  وَّ
 لاَّ  شِداَد   غِلَاظ   مَل ٰۤ

 يؤُْمَرُوْنَ  مَا وَيَفْعَلوُْنَ  امََرَهُمْ  مَآٰ  اٰللَّ  يعَْصُوْنَ 

Terjemahnya: 

Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api 
neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya 
malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap 
apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa 
yang diperintahkan.42 

b. Ayat di atas, menjelaskan bahwa, sebagai orang tua harus memberikan 

tauladan yang baik bagi anak-anaknya baik itu perlakuan dan tutur kata yang 

dilontarkan terhadap anaknya serta selalu mengajar dan mengingatkan anak 

untuk tetap menjalankan perintah Allah swt. seperti salat dan berbuat baik 

antara sesama saudaranya dengan penuh kasih sayang. 

c. Pembentukan kecerdasan spiritual pada anak sejak dini dalam lingkungan 

keluarga adalah hal yang sangat signifikan, sehingga diperlukan usaha yang 

harus dilaksanakan oleh keluarga, yaitu orang tua secara sungguh-sungguh dan 

dipenuhi dengan keikhlasan. Sehingga diharapkan ketika memasuki usia baligh 

mereka telah siap dan sanggup melaksanakan segala bentuk ibadah dengan 

berpijak pada pengetahuan yang dimiliki dan cukup memadai.43 

d. Lingkungan masyarakat; Salah satu yang memengaruhi perkembangan 

kebermaknaan spiritual pada anak adalah pengaruh lingkungan masyarakat 

karena proses belajar anak dari lingkungannya lebih banyak menggunakan 

proses meniru (observasi langsung) suatu kejadian. 

e. Kelompok teman sebaya dan narkoba; Ketika anak memasuki usia remaja, 

mereka akan lebih condong dan berorientasi sosial mengikuti pengaruh teman 

 
42Kementrian Agama RI, Al-Quranulkarim, “Direktorat Jenderal Bimbingan 

Masyarakat Islam dan Pembinaan Syariah, h. 831. 

43Hamdan Rajih, Spiritual Quotient for Children, Agar Si Buah Hati Kuat Imannya dan 

Taat Ibadahnya, (Yogyakarta: Diva Press, 2005), h. 160. 
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sebayanya. Dengan kecerdasan spiritual yang dimiliki anak , maka anak akan 

semakin kokoh jiwa dalam mempertahankan diri untuk tidak terjebak dan 

terjerumus dalam berbagai pengaruh negatif dari teman sebayanya. 

f. Pornografi; Tayangan pornografi cenderung merusak jiwa anak, menghambat 

perkembangan kecerdasan spiritual anak, karena anak dikuasai oleh nafsu-

nafsunya akibat tayangan porno tersebut.44 

 

 

7. Tujuan Pembentukan Kecerdasan Spiritual 

Ungkapan al-Ghazali, istilah kecerdasan spiritual yaitu disamakan 

dengan kecerdasan qalbiyah. Menurutnya tujuan puncak kecerdasan spiritual atau 

kecerdasan qalbiyah adalah mencapai tazkiyah alnafs (pensucian jiwa) yang 

optimal dengan keuletan melaksanakan arriyadhah (latihan-latihan spiritual). 

Adapun tujuan lebih rinci tentang tujuan tazkiyah al-nafs adalah sebagai berikut: 

a. Untuk membentuk manusia yang bersih aqidah, suci jiwa, luas ilmu dan 

seluruh aktifitas bernilai ibadah. 

b. Membentuk manusia yang berjiwa suci, berakhlakul karimah dalam pergaulan 

sesamanya yang sadar akan tugas, tanggung jawab, hak dan kewajibannya 

dalam mengarungi kehidupan di dunia. 

c. Membentuk manusia yang berjiwa sehat dan jauh dari sifat tercela. 

d. Membentuk manusia yang berfikiran sehat dan optimistik, futuristik dalam 

kehidupan. 

Penjelasan diatas tentang tujuan pembentukan spiritual dapatlah 

disimpulkan bahwa spiritualisasi Islam adalah berhubungan dengan konsep 

pendidikan jiwa yang sangat berkaitan dengan soal akhlak serta berfungsi dan 

 
44Triantono Safaria, Spiritual Intelegence, Edisi I (Cet. I; Yogyakarta: Graha Ilmu, 

2007), h. 47. 
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bertujuan untuk membentuk manusia berakhlak mulia, beriman dan bertaqwa 

kepada Allah karena taqwa merupakan puncak dari kecerdasan spiritual, serta 

memiliki kekuatan spiritual yang tinggi dalam hidup.45 

Spiritual dalam pandangan Islam memiliki makna yang sama dengan ruh. 

Ruh merupakan hal yang tidak dapat diketahui keberadaannya (gaib). Ruh selalu 

berhubungan dengan ketuhanan, ia mampu mengenal dirinya sendiri dan pencipta-

Nya, ia juga mampu melihat hal yang dapat masuk akal. Ruh merupakan esensi 

dari hidup manusia, ia diciptakan langsung dan berhubungan dengan realitas yang 

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

kepada Allah pada waktu masih berada dan menyatu dengan tubuh manusia. Ruh 

yang baik adalah ruh yang tidak melupakan penciptanya dan selalu merindukan 

realitas yang lebih tinggi. Ini dapat telihat dari perbuatan individu apa ia ingkar 

dan suka maksiat atau suka dan selalu berbuat kebaikan. Pemahaman tentang ruh 

ini tidak dapat dipisahkan dengan firman Allah dalam QS. Al-Isra/17: 85 

ى نوُْح    بعَْدِ  مِنْ   الْقرُُوْنِ  مِنَ  اهَْلكَْنَا وَكَمْ      بَصِيْرًا خَبِيْرًا   عِباَدِه   بذِنُوُْبِ  بِرَبكَِّ  وَكَف 

Terjemahnya: 

Dan mereka bertanya kepadamu tentang roh. Katakanlah: "Roh itu termasuk 
urusan Tuhan-ku, dan tidaklah kamu diberi pengetahuan melainkan 
sedikit".46 

 

C. Pandangan Remaja tentang kecerdasan spiritual 

Remaja memahami bahwa spiritual merupakan sebuah pengetahuan 

tentang hubungan antara tuhan dan manusia dimana untuk memahami atara sang 

pencipta dan ciptaanya harus ada pengetahuan untuk sampai kesana, adapun ada 

yang mereka untuk pengetahuan hal itu mereka mempelajarinya dari guru 

 
45Yahya Jaya, Spiritualisasi Islam Dalam Menumbuh kembangkan Kepribadian Dan 

Kesehatan Mental, (Jakarta: Ruhama, 1994), h. 52. 

46Kementrian Agama RI, Al-Quranulkarim “Direktorat Jenderal Bimbingan 

Masyarakat Islam dan Pembinaan Syariah, h. 291. 
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disekolah , guru mengaji dikampung, serta kawan bertukar pikiran, Ceramah dari 

ustads baik yang online maupun offline, dan dari orang tua terdahulu yang telah 

belajar agama.   

 Pandangan remaja tentang kecerdasan spritual dari observasi dan 

wawancara sementara, remaja berpendapat bahwa spiritual itu tentang hubungan 

antara tuhan dan manusia yang bersifat gaib. Namun, ini pandangan sebagian 

remaja yang pendidikan dan pemahamannya sampai SMA dan SMP. Sedangkan 

itu Remaja yang aktf di masjid berpendapat bahwa kecerdasan spiritual 

merupakan pemahaman seseorang tentang beribadah seperti solat dan ilmu 

tentang agama seperti pengajian, belajar berdakwah, dan silaturahmi.  

 Ah. Yusuf, Fanni Okviansanti, Hanik Endang Nihayati, dalam buku 

kebutuhan spiritual, remaja mengenal spiritual disaat mengaitkan dengan 

emosional. Dimana remaja melakukan langkah menuju kecerdasan spiritual disaat 

adanya masalah yang dihadapi dan prustasi atas kegagalan atas tujuannya barulah 

remaja beribadah dan mendengarkan hati nuraninya. ciri utama munculnya 

kesadaran diri yang kuat pada remaja adalah memiliki kemampuan untuk 

memahami dirinya sendiri serta memahami emosi-emosinya yang muncul, 

sehinnga mampu berempati dengan apa yang terjadi pada diri sendiri dan orang 

lain. Remaja juga memiliki kemampuan untuk mengendalikan dorongan-dorongan 

bawah sadarnya, sehingga perilaku remaja sepertinya ia adalah sosok orang 

dewasa yang matang. Disamping itu, remaja juga memiliki kepercayaan diri yang 

tinggi dan kemauan yang keras untuk mencapai tujuannya serta memiliki 

keyakinan dan prinsip-prinsip hidup.47 

Beberapa Remaja di Desa Balong pemahaman kecerdasan spiritual itu 

ilmu yang mengajarkan tentang kehebatan dalam ilmu goib seperti pemahaman 

 
47Ah. Yusuf, Fanni Okviansanti, Hanik Endang Nihayati, Kebutuhan Spiritual (Jakarta: 

Mitra Wacana Media, 2017), h. 51. 
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orang tua yang di ajarkan secara turun menurun dalam keluarga kepada anaknya 

atau biasa disebut tarekat. Pemahaman remaja mengenai kecerdasan spiritual ini 

bertujuan untuk kepercayaan memiliki kekebalan tubuh, keberanian dan ilmu 

yang lebih baik dari pada belajar di sekolah atau akademik. 

Remaja yang berpandangan bahwa kecerdasan spiritual merupakan 

kecerdasan dalam ilmu goib yang bertujuan untuk kekebelan tubuh, dan 

membawah keberanian pada diri sendiri yang mereka palajari dari orang tua yang 

diajarkan secara turun-menurun. Dilihat dari latar belakang remaja yang ada di 

Desa Balong yang terbagi dalam tiga kelompok yaitu: pertama remaja IPDB 

(Ikatan Pelajar Desa Balong), adalah remaja yang yang berkisaran sekitar 60% 

remaja yang sering membatu-bantu masyarakat, Kedua remaja IKOP (Ikatan 

Remaja Warkop), yang dimaksud dengan remaja warkop adalah remaja yang 

hanya kesehariannya menyibukkan diri di dunia maya atau sosial media, tanpa 

menyelipkan aktifitas spiritual yang beranggotakan sekitar 30% dari 100% ramaja 

yang ada, dan ketiga Ikatan Remaja Masjid (IRM) yang berkisar 20%. Dari 

pandangan remaja tentang spiritual yang beragam di Desa Balong di atas maka 

dibutuhkan seorang penyuluh agama atau seorang ahli dalam meningkatkan 

kecerdasan spiritual remaja agar pemahaman seseorang menuju kebaikan dan 

kebenaran baik kepada sang pencipta, diri sendiri, dan ciptaan Allah swt yang 

lain.   
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

Upaya untuk memperoleh data yang akurat serta untuk memudahkan 

dalam proses penelitian di lapangan, maka dibutuhkan suatu metode serta 

sistematika yang baik, sehingga karya ilmiah dapat diasumsikan sebagai suatu 

karya ilmiah yang representatif. 

A. Jenis dan Lokasi Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif yang lebih 

dikenal dengan istilah naturalistic inquiry (ingkuiri alamiah).48 Penelitian 

kualitatif adalah penelitian yang tidak megadakan perhitungan dan angka-angka, 

karena penelitian kualitatif adalah penelitian yang memberikan gambaran tentang 

kondisi secara faktual dan sistematis mengenai faktor, sifat, serta hubungan antara 

fenomena yang dimiliki  untuk melakukan eksplorasi dan memperkuat prediksi 

terhadap suatu gejala yang berlaku atas dasar data yang diperoleh di lapangan.49 

Berdasarkan pada kedua pandangan di atas, maka penelitian kualitatif 

dimaksudkan untuk menggali suatu fakta, lalu memberikan penjelasan terkait 

berbagai realita yang ditemukan di lapangan. 

 

 

 

48Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 

1995), h. 11. 

49Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, h. 15. 
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2. Lokasi Penelitian  

S. Nasution berpendapat bahwa ada tiga unsur penting yang perlu 

dipertimbangkan dalam menetapkan lokasi penelitian yaitu;  tempat, pelaku dan 

kegiatan.50 Tempat/lokasi penelitian adalah Desa Balong Kecamatan Ujung Loe 

Kabupaten Bulukumba. 

B. Pendekatan Penelitian.  

Pendekatan dalam penelitian ini diarahkan kepada pengungkapan pola 

pikir yang dipergunakan peneliti dalam menganalisis sasarannya atau dalam 

ungkapan lain pendekatan adalah disiplin ilmu yang dijadikan acuan dalam 

menganalisis obyek yang diteliti sesuai dengan logika ilmu itu. Pendekatan 

penelitian biasanya disesuaikan dengan profesi peneliti namun tidak menutup 

kemungkinan peneliti menggunakan pendekatan multi disipliner. 

Beberapa pendekatan yang digunakan oleh peneliti sebagai berikut : 

1. Pendekatan Psikologi  

 Pendekatan psikologi disini, ialah melakukan pengamatan proses gejala-

gejala kejiwaan manusia atau tingkah laku manusia, seperti halnya terhadap 

remaja yang ingin diberikan  penyuluh Islam melalui metode bimbingan  yang 

digunakan dalam meningkatkan kecerdasan spritual. 

2.  Pendekatan Bimbingan dan Penyuluhan Islam 

Pendekatan bimbingan adalah salah satu pendekatan yang mempelajari 

pemberian bantuan terhadap individu dalam menghindari atau mengatasi 

kesulitan-kesulitan dalam hidup agar dapat mencapai kesejahteraan hidupnya.51 

Pendekatan bimbingan yang dimaksudkan adalah sebuah sudut pandang yang 

 
50S. Nasution, Metode Naturalistik Kualitatif  (Bandung: Tarsinto, 1996), h. 43. 

51Bimo walgito, Bimbingan dan Penyuluhan di Sekolah, Edisi IV (Cet. II; Yogyakarta: 

PT. Andi Offset, 1993), h. 2.  
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melihat fenomena gerakan bimbingan sebagai sebuah bentuk pembinaan, dalam 

memberikan bimbingan penyuluhan terhadap remaja di Desa Balong. Pendekatan 

ilmu ini digunakan karena objek yang diteliti membutuhkan bantuan jasa ilmu 

tersebut untuk mengetahui kesulitan-kesulitan individu sehingga diberikan 

bantuan atau bimbingan. 

C. Sumber Data 

Adapun sumber data dalam penelitian ini diklasifikasikan sebagai 

berikut: 

a. Sumber Data Primer 

Sumber data primer adalah informan  yang memberikan informasi atau 

data. Adapun yang menjadi sumber atau informan dalam penelitian ini adalah: 

Penyuluh/imam desa sebagai informan kunci, kepala desa, pembina dan remaja itu 

sendiri sebagai informan tambahan yang akan memberi informasi terkait dengan 

Metode penyuluh Agama dalam meningkatkan kecerdasan spritual pada remaja 

dan faktor-faktor yang menjadi penghambat dalam meningkatkan kecerdasan 

spiritual remaja di Desa balong Kecamatan Ujung Loe Kabupaten Bulukumba. 

b. Sumber Data Sekunder 

Sumber data sekunder dalam penelitian ini adalah buku, artikel-artikel 

atau yang ditulis oleh para ahli yang ada hubungannya dengan pembahasan judul 

penelitian ini serta kajian kepustakaan dari hasil penelitian terdahulu yang ada 

relevansinya dengan pembahasan penelitian ini, baik yang telah diterbitkan 

maupun tidak diterbitkan dalam bentuk buku atau majalah ilmiah. 

D. Metode Pengumpulan Data 

Menurut J. Supranto data yang baik dalam suatu penelitian adalah data 

yang dapat dipercaya kebenarannya (reliable), mencakup ruang yang luas serta 
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dapat memberikan gambaran yang jelas untuk menarik kesimpulan.52 Data yang 

dibutuhkan dalam penulisan ini secara umum terdiri dari data yang bersumber dari 

penelitian lapangan. Wawancara dengan mengajukan beberapa pertanyaan 

penelitian dan dokumentasi, penulis jelaskan masing-masing sebagai berikut : 

a. Observasi. 

Observasi merupakan pengamatan dan pencatatan secara sistematis 

terhadap gejala, fenomena atau obyek yang akan diteliti.53 Observasi adalah 

kemampuan seseorang dalam menggunakan pengamatannya melalui hasil kerja 

panca indera mata serta dibantu dengan pancaindera lainnya. Dalam hal ini yang 

menjadi objek  penelitian adalah remaja yang berada di desa Balong  dalam 

meningkatkan kecerdasan spiritual.  

b. Wawancara (interview) 

Wawancara merupakan metode pengumpulan data untuk mendapatkan 

keterangan lisan melalui tanya jawab dan berhadapan langsung dengan orang 

yang dapat memberikan keterangan.54 Wawancara secara mendalam (In-depth 

Interview) adalah proses memperoleh keterangan tujuan penelitian dengan cara 

tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dengan responden atau 

orang yang diwawancarai. 

Wawancara terhadap informan, dalam hal ini yang diwawancarai ialah 

imam desa, Pembina masjid dan remaja itu sendiri serta orang-orang yang 

dianggap kompeten untuk memberikan informasi sesuai dengan yang dibutuhkan, 

termasuk yang diwawancarai ialah para tokoh masyarakat. Dengan demikian 

 
52J.Supranto, Metode Riset, Aplikasinya Dalam Pemasaran (Jakarta: Lembaga Penerbit 

FE-UI, 1998), h. 47. 

53Rosady Ruslan, Metode Penelitian Public Relations dan Komunikasi, Edisi I (Cet. IV; 

Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008), h. 31.  

54Husain Usman dan Purnomo Setiady Akbar, Metodologi Penelitian Sosial (Cet. IV;  

Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2001), h. 73. 
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dalam penelitian ini peneliti menggunakan pedoman wawancara yang terstruktur 

sebagai upaya untuk menelaah perilaku yang heterogen tentang orang-orang yang 

berkecimpung dengan cara sebagai berikut : 

1) Membuat sejumlah daftar pertanyaan  

2) Mengajukan pertanyaan-pertanyaan secara mendalam 

3) Pertanyaan yang diajukan berusaha untuk mengungkap apa, mengapa dan 

bagaimana.  

c. Dokumentasi 

Dokumentasi, sejumlah besar fakta dan data tersimpan dalam bahan 

yang berbentuk dokumen. Sebagian besar data yang tersedia adalah berbentuk 

surat-surat, catatan harian, cenderamata, foto, dan lain sebagainya. Penelitian  ini 

menggunakan catatan-catatan penting yang berkaitan dengan data yang 

dibutuhkan baik dari informan yang ada di Desa Balong Kecamatan Ujung Loe 

Kabupaten Bulukumba maupun dari dokumen-dokumen yang dimiliki oleh 

penyuluh Agama, yang meliputi sejarah berdirinya dan berbagai metode dan 

pembinaannya dibutuhkan untuk mendukung kevalidan data yang diperoleh 

seperti foto-foto, catatan hasil wawancara, hasil rekaman dari lapangan. 

E. Instrumen Penelitian 

Instrument utama dalam penelitian kualitatif adalah peneliti sendiri, 

yakni peneliti yang berperan sebagai perencana, pelaksana, menganalisis, 

menafsirkan data hingga pelaporan hasil penelitian. Peneliti sebagai instrument 

harus memunyai kamampuan dalam menganalisis data. Barometer keberhasilan 

suatu yang penelitian tidak terlepas dari instrumen yang digunakan, dalam 

penelitian ini meliputi: Daftar pertanyaan penelitian, kamera, alat perekam dan 

buku catatan. 
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F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data 

Data yang diperoleh dalam penelitian kemudian menganalisis dengan 

menggunakan metode deskriftif kualitatif yaitu mengadakan analisis data secara 

induktif dan bersifat deskriftif dengan menggunakan fakta (menguraikan data) 

yang ada di lapangan untuk memberikan gambaran tentang permasalahan yang 

dibahas dalam penelitian serta dikembangkan berdasarkan teori yang ada. 

Adapun proses analisis data yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu : 

a. Reduksi Data (Data Reduction) 

Reduksi data ialah menelaah seluruh data yang diperoleh dari berbagai 

sumber data hasil observasi, wawancara, pengataan, catatan lapangan, dokumen 

resmi, dokumen pribadi dan sebagainya. Dalam mengelola data digunakan cara 

berfikir dengan analisis induktif, yang mana metode analisis data berupa 

penarikan kesimpulan berdasarkan keadaan yang khusus untuk diperoleh secara 

umum.55 

b. Penyajian Data (Data Display) 

Penyajian data yang telah diperolah dari lapangan terkait dengan seluruh 

permasalahan penelitian dipilih antara mana yang dibutuhkan dengan yang tidak, 

lalu dikelompokkan kemudian diberikan batasan masalah. Dari penyajian data 

tersebut, dapat memberikan kejelasan mana data yang subtantif dan mana data 

pendukung. 

c. Penarikan Kesimpulan 

Upaya penarikan kesimpulan  atau vertifikasi dilakukan peneliti secara 

terus menerus selama berada di lapangan. Dari permulaan pengumpulan data, 

mulai mencari arti benda-benda, mencatat keteraturan pola-pola (dalam catatan 

teori), penjelasan-penjelasan, konfigurasi-konfigurasi yang mungkin, jalur sebab 

 
55Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia (Cet. III; Jakarta: 

Balai Pustaka,  2005), h. 330.p 
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akibat, dan proposal.56 Lain halnya dengan sugiyono yang menyatakan bahwa 

penarikan kesimpulan dan verifikasi setiap kesimpulan awal yang dikemukakan 

masih bersifat sementara dan akan berubah bila ditemukan bukti-bukti kuat yang 

mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya.57 

Melalui bukti-bukti kuat yang mendukung, diharuskan peneliti untuk 

menarik kesimpulan dari seluruh data tersebut. Termasuk data yang telah 

direduksi maupun yang belum direduksi dan tidak menutup kemungkinan dari 

data yang telah disimpulkan akan melahirkan saran-saran dari peneliti kepada 

yang diteliti demi terbentuknya suatu perbaikan. 

 

 

 
56Mile, M.B. Dan Huberman, A.M, Analisis Data Kualitatif, Penerjemah Tjetjep Rohendi 

(Cet. III; Jakarta: I Press, 1992), h. 32. 

57 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D (Bandung: Alfabeta,2010), h. 253. 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN 

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian 

1. Kondisi Umum Desa Balong 

 

Desa Balong sebelumnya adalah Desa Garanta yang di mekarkan pada 

tahun 1987, dimana kepala  Desa persiapkan pada saat itu adalah ALIMUDDIN. 

DM  yang menjabat sampai pada tahun 1989, dan pada tahun 1989 dilaksanakan 

pemilihan Kepala Desa dengan status defenitif yang terpilih menjadi Kepala Desa 

Balong 1 (pertama) adalah ALIMUDDIN. DM  sampai pada tahun 2007. Berikut 

pejabat Kepala Desa Balong dari yang  1 (pertama ) sampai sekarang adalah : 

• Kepala Desa  Pertama  : ALIMUDDIN .DM ( 1989-1999) 

• Kepala  Desa Kedua  : ALIMUDDIN. DM ( 1999-2007) 

• Kepala Desa Ketiga   : SYAFRI.S.Sos         ( 2007-2013) 

• Kepala Desa Keempat  : SYAFRI. S.Sos         ( 2013-Sekarang) 
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Desa Balong merupakan salah satu Desa dari 12 Desa, 1 Kelurahan yang 

ada di Kecamatan Ujung Loe Kabupaten Bulukumba. Desa Balong terdiri atas 5 

Dusun yakni Dusun Bontoloe, Dusun Patuku, Dusun Longki, Dusun 

Pab’bentengan dan Dusun Kalicompeng. Dan diantara semua Dusun tersebut 

sebagaian besar penduduknya bermata pencaharian petani. Letak dan Luas 

Wilayah Desa Balong mempunyai luas wilayah kurang lebih 9,83 km2. 

Iklim Desa Balong sebagaimana Desa-Desa lain di wilayah Indonesia 

merupakan iklim kemarau dan penghujan, hal tersebut mempunyai pengaruh 

lansung terhadap pola tanam yang ada di Desa balong Kecamatan Ujung loe. 

Adapun batas-batas wilayah Desa Balong adalah. 

Tabel 1 

Deskripsi Batas Desa Balong 

Sebelah Utara Desa Swatani Kec. Rilau Ale 

Sebelah Timur Desa Balleanging Kec. Ujung Loe 

Sebelah Selatan Desa Garanta Kec. Ujung Loe 

Sebelah Barat Desa Lonrong Kec. Ujung Loe 

    Sumber data Desa Balong 

2. Demografi 

Demografi adalah studi ilmiah tentang penduduk, terutama tentang jumlah, 

struktur dan perkembangannya. Berdasarkan data profil Desa Balong, jumlah 

penduduk Desa Balong 3808 Jiwa, dengan komposisi tersaji dalam table berikut. 
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Table 2 

NO NAMA 

PENDUDUK 

L P JUMLAH 

1 Longki 569 482 1051 

2 Patuku 349 334 683 

3 Bontoloe 533 604 1137 

4 Kalicompeng 211 215 426 

5 Pabbentengan 252 259 511 

Jumlah 1914 1894 3808 

Sumber data Desa Balong 

a. <1 tahun Total_By 74 Jiwa 20 
b. 1-4 tahun Total_Balita 75 Jiwa 140 
c. 5-14 tahun Total_Rmj 76 Jiwa 250 

d. 15-39 tahun Total_Dw1 77 Jiwa 1650 
e. 40-64 tahun Total_Dw2 78 Jiwa 1495 

f. 65 tahun ke atas Total_Lansia 79 Jiwa 450 
 

B. Upaya Penyuluh Agama Islam dalam Meningkatkan Kecerdasan Spiritual 

Remaja di Desa Balong Kecamatan Ujung Loe Kabupaten Bulukumba. 

Upaya Penyuluhan Agama Islam dalam meningkatkan kecerdasan spiritual 

remaja yang memiliki karakter, kemampuan dan kepribadian yang berbeda-beda, 

maka penyuluh melakukan langkah-langkah yang bervariasi kepada setiap remaja 

sesuai dengan karakter, kemampuan dan kepribadian remaja tersebut  yaitu : 
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1. Mengadakan Pengajian dan Kajian Keagamaan Secara Rutin  

a.  Kurangnya uztas atau pembawa materi keagamaan 

Dalam pemberian materi pengajian di masjid seringkali mengalami 

hambatan mulai dari penyediaan fasilitas ataupun ustas yang tidak datang, di 

sebabkan adanya kesibukan lain yang harus diselesaikan. Menurut idil sering kali 

pengajian diharuskan dibubarkan atau batal karna ustas nya tidak datang  karena 

ada hal penting yang harus di selesaikan, seharusnya itu ustas disediakan 

cadangan minimal satu oranglah dalam setiap mesjid supaya pengajian remaja 

tetap berjalan, takutnya nanti remajanya nanti malas datang ke pengajian 

disebabkan karena ustas nya sering tidak datang”. Dengan bertambahnya ustas 

disetiap masjid maka pemberian akan berjalan baik sesuai yang diinginkan, maka 

diperlukan kerjasama antara organisasi remaja setempat dengan pemerintahan 

desa dengan pengadaan tersebut. 

Salah satu bentuk upaya penyuluh dalam meningkatkan spiritual remaja 

yakni sering mengadakan pengajian yang telah disepakati waktunya, sehingga 

remaja tidak hanya membuang waktunya hanya untuk bersenang-senang tapi juga 

dengan memanfaatkan waktunya terhadap hal yang lebih produktif. Menurut 

kherul selaku ketua pembina remaja masjid bahwa setiap pembina masjid 

diwajibkan melaksanakan pengajian di masjid setiap mala malam Jum’at. Beliau 

mengatakan bahwa sebagai umat muslim dan remaja yang akan beralih ke 

kehidupan yang lebih matang dan berkeluarga alangkah baiknya mempersiapkan 

ilmu dan pemahaman yang baik tentang Islam baik cara membaca, memahami 

Alquran dan pemahaman tentang sejarah Rasulullah saw. memperluaskan ajaran 

Islam di muka bumi. 58 

 
58. Kherul Wijaya (29 tahun), Ketua Remaja masjid, Wawancara, di Desa Balong 

Kecamatan Ujung Loe Kabupaten Bulukumba, 8 April 2020. 
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Adanya pengajian  seprti ini penyuluh berharap remaja tidak hanya datang 

melakukan pengajian saja, tetapi remaja mampu mengaplikasikannya 

dikehidupannya dengan memahami si alquran yang diperingtahkan dan dilarang 

dalam agama islam. Di desa Balong sendiri pengajian remaja rutin dilakukan 

setiap malam jumat di masjid nurul muslimin, Menurut ustaz Mustakim sebagai 

pembawa materi pengajian mengemukakan bahwa menghafal Alquran merupakan 

bentuk cara meningkatkan kecerdasan remaja baik dari segi spiritual, emosional, 

dan intelektual karena menghafal akan melatih pemahaman, rasa dan ingatan. 

Remaja saat ini dilatih menghafal mulai dari juz 30 yakni surah an-Naba – an-

Nas.59 

selain diisi dengan pengajian penyuluh juga mengisi dengan beberapa kajian 

keagamaan dengan begini remaja tidak hanya datang mengaji lalu pulang tanpa 

mengetahui apa-apa  selain bacaan alquran tapi memahami juga isi alquran. 

2. Membangun Karakter dan Kebiasaan yang Berahlak Mulia 

  Menurut salah satu remaja yakni nurdin, bahwasanya 

 “itu susah dilakukan yang hal demikian karena mereka masih remaja, 

mereka masih mau menikmati masa remaja mereka yang ingin unjuk diri 

depan kawan-kawannya budaya dari luar yang di siarkan oleh beberapa 

media berita ataupun edia sosial, mereka ingin mengikuti jaman yang 

katanya salah satu remaja yakni wahid bahwa “mereka di katai ketinggalan 

jaman sama kawan-kawannya kalau tidak mengikuti trend”. 60 

Menurut salah satu penyuluh bahwa media berita seperti TV ataupun radio 

seharusnya di isi dengan acara yang dapat membangun yang dapat megarahkan 

remaja terhadap hal yang lebih posistif misalnya saja dengan ceramah, 

 
59. Amrul Mustakim (49 tahun), Imam Desa, Wawancara, Masjid nurul muslimin di Desa 

Balong Kecamatan Ujung Loe  Kabupaten Bulukumba, 6 April 2020. 
60 nurdin (18 tahun), Remaja Desa Balong, Wawancara, di Desa Balong Kecamatan Ujung Loe  

Kabupaten Bulukumba, 5  April 2020.. 
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tadarrussan, film yang bergenre islami, begitu seharusnya. Penegasan dari 

penyuluh. Dalam hal ini penyuluh selain pemberian materi berupa kajian-kajian 

dalam pengajian seharusnya media mengambil peran penting terutama orangtua 

yang harusnya mempuyai pegawasan terhadap anaknya dalam memhamakan lagi 

anaknya di keluarga dngan mencotohkan terhadap mereka. Dan seharusnya 

pembatasan pemakain gadget dilakukan oleh orang tua. Seringkali peneliti 

menemukan sebagian remaja yang telah mengikutu pengajian yang diadakan oleh 

penyuluh agama diluar pengajian mereka masih melakukan kenakalan remaja 

pada umumnya yakni balapan liar, minum-minuman keras dan lain sebagainya  

3. Menjadi teladan terhadap remaja dalam beragama  

Pemberian contoh teladan yang baik akan sangat efektif dan efisien dalam 

membentuk karakter remaja, yang cenderung meniru tingkah laku orang 

disekitarnya khususnya orang dewasa. Sehingga dalam penanaman karakter yang 

baik perlu orang yang berda di lingkungannya  sebagai contoh yang baik. Melalui 

keteladanaan anak akan belajar dari perbuatan yang berkesan didalam diri anak. 

Sehingga dia akan cenderung akan mengingat sesuatu yang mempengaruhi 

jiwanya. Anak akan mudah melupakan apa yang akan didengaranya dan 

dilihatnya namun tidak engan sesuatu yang berkesan dihatinya.  

Berkaitan dengan keteladanan yang nampak terlihat jelas terhadap remaja 

didesa balong , bapak Amrul selaku iman masjid menyatakan; 

“berkenaan dengan remaja didesa balong ini pada umumnya baik, masih 

banyak remaja yang mau memperdalam ilmu agama islam dan terlibat aktif pada 

kegiatan-kegiatan pemuda yang sfatnya posistif. Serta dilain ada perubahan sikap 

meskipun tidak terlalu besar yakni mulai menjaga sopan santun pada yang lebih 

tua sebagai contohnya kemarin saya mengamati apabila guru mengaji mereka 

sudah datang dan duduk mereka lalu duduk rapi lalu memberikan salam kepada 
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guru mengaji dan bersiap menerima pelajaran. Namun ada sebagian remaja yang 

menjadi perhatian saya sebagai tokoh masyarakat disini yakni masih adanya 

remaja yang nongkrong sampai tengah malam sambil nyanyi, main domino, 

bhkan sampai minum minuman keras. Tapi iu hanya sebagian kecil dibandingkan 

dengan yang datang kemasjid untuk sholat, belajar mengaji, dan kegitan agama 

lainnya.”61 

Dapa digambarkan bahwa akhlak remaja di desa balong umumnya cukup 

baik,namun masih ada sebagian remaja yang berakhlak kurang baik. Hal ini tentu 

saja harus mendapatkan perhatian dari berbagai pihak, baik orang tua maupun 

masyrakat, yang didlamnya melibatkan peran tokoh agama.   

C. Hambatan dan Solusi Penyuluh Islam dalam Meningkatkan Kecerdasan 

Spiritual pada Remaja di Dasa Balong Kecamatan Ujung Loe Kabupaten 

Bulukumba. 

Sebuah program  tidak terlepas dari faktor penghambat dan solusi. Begitu 

pula dalam proses meningkatkan kecerdasan spiritual remaja di Desa Balong. 

1. Faktor penghambat dalam meningkatkan kecerdasan spiritual remaja di Desa 

Balong. 

Setiap kegiatan, dalam mencapai tujuannya pasti mengalami banyak 

hambatan, begitu juga yang dialami oleh penyuluh dan pembina. Adapun 

hambatan yang dihadapi oleh penyuluh agama dan Pembina remaja meliputi:  

a. Keadaan kepribadian dan ego remaja yang berbeda-beda. 

Sebagai remaja yang hidup dilingkungan yang  sentral dan multi 

fungsional media sosial telah terjadi pengaruh yang embentuk suatu kepribadian 

olehnya itu pandangan yang menyatkan bahwa kepribadian dibentuk oleh 

empirisme, sedngkan pandagan lan menyatkan bahwa empirisme tidak 

 
61 Amrul Mustakim (49 tahun), Imam Desa, Wawancara, Masjid nurul muslimin di Desa 

Balong Kecamatan Ujung Loe  Kabupaten Bulukumba, 6 April 2020. 
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berpengaruh terhadap kepribadian melainkan enam lingkunagn sosial yang 

berpengaruh diantaranya ; 

1. Lingkungan keluarga besar 

2. Lingkungan teman sebaya  

3. Lingkungan sekolah 

4. Masyarakat sekitar 

5. Religion 

6. Personal 

Olehnya itu dan Sebagaimana di atas sesuai dengan apa yang dikatakan 

oleh Adam Smith tentang nilai pasar yang kemudian mempengaruhi suatu 

komoditas sosial.  Sehubungan dengan itu Amrul berpendapat bahwa; 

“saya melihat sebagian remaja yang kurang mengamalkan ritual keagamaan  
di Desa ini rupanya kurang tegas dalam menyuruh anaknya mengaji, solat, 
dan mendegarkan ceramah di mesjid dalam kondisi seperti itu tentunya 
lingkungan keluarga  tidak berfungsi dalam mempengaruhi remaja untuk 
peningkatan kecerdasan spiritualnya. Saya juga merasa heran kondisi 
objektif masyarakat pada hari ini dan itu tentunya sangat berbeda dimasa 
saya remaja. Dimana kedua orang tua saya dahulu mereka kan memukul 
atau menhukumi kami disaat kami lalai dari kewajiban beagama kami.” 

Lebih lanjut menurut amrul selaku pembawa materi dan pengajian 

mengatakan bahwa dilain sisi kepribadian remaja mengalami masa berkembang  

untuk menentukann bagaimana, dan seperti apa mereka kedepannya jadi sesuatu 

yang wajar saja dan terbiasa ustaz-ustaz dapatkan saat membawakan materi dan 

pengajian di desa-desa lain untuk remaja menunjukan jati dirinya tinggal 

bagaimana kita yang mengarahkan dan mengingatkan disaat mereka ada yang 

salah dan melewati batas.62 

Kepribadian adalah keseluruhan sikap, ekspresi, perasaan, temparmen, ciri 

khas dan juga perilaku seseorang. Remaja yang berada di Desa Balong berlatar 

 
62Amrul Mustakim (49 tahun), Imam Desa, Wawancara, Masjid nurul muslimin di Desa 

Balong Kecamatan Ujung Loe  Kabupaten Bulukumba, 6 April 2020. 
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belakang kepribadian yang berbeda-beda yang terkadang membuat para penyuluh 

dan pembina kesulitan dalam meningkatkan kecerdasan spiritual, sebagaimana 

yang dikatakan oleh alimuddin  

“saya melihat remaja tidak memperhatikan materi yang disampaikan oleh 
penyuluh.  Ditambah lagi konsetrasi berpusat pada handphone, remaja 
gemar memainkan game online seperti coc, mobile legend, dan free fire. 
hegemoni baru ini yang menyebabkan  candu untuk bemain-main dengan 
menggunakan handphone.63 

Berdasarkan dengan apa yang telah disampaikan oleh Alimuddin di atas, 

secara tidak langsung menjadi jawaban mengapa sampai pada hari ini kecerdasan 

spiritual remaja masih di bawah rata-rata. Hal lain yang muncul seperti selesainya 

pengajian, diadakan diskusi dimana remaja dapat menyampaikan semua inspirasi 

dan pengetahuan yang mereka dapatkan. Melihat demikian tentunya ada sebuah 

upaya dalam merefleksi disetiap kegiatan yang dilakukan oleh penyuluh dan 

metodologis penyuluh dalam memerhatikan tingkahlaku remaja yang berbeda-

beda dapat diamati secara sistematik. Remaja dalam melampiaskan emosi dan 

tingkahlakunya yang menurut mereka adalah jati dirinya sebagai remaja kekinian, 

tidaklah semuanya dapat diterima dengan mudah. Banyak masyarakat yang 

menganggap bahwa itu tidak lazim, itu tidak sesuai dengan culture masyarakat 

yang ada di Desa. Olehnya itu perlu remaja mengetahui bahwa perubahan-

perubahan itu tidak perlu dan tidak begitu penting untuk dilakukan.  

rahmawati berpendapat bahwa: 

“saya tidak pernah melihat anak laki-laki memakai pakaian wanita seperti 
Akbar, dengan pedenya memakai anting-anting dan kadang memakai listip. 
Saya terheran-heran dengan kondisi demikian. Di tambah lagi bahwa laki-
laki adalah simbol keperkasaan sekaligus akan menjadi tulang punggung 
bagi keluarganya kelak, namun jika dilihat pada nyatanya saat ini saya 
kurang yakin. Saya juga tidak menyangkal bahwa laki-laki yang 
berklamufase menjadi wanita tidaklah baru, namun jika ia tidak pada dua-
duanya bagaimana? Saya pun bingung. Cobalah perhatikan remaja saat ini, 
masjid sulit untuk di datangi namun tempat-tempat wisata seperti NOL KM, 

 
63Alimuddin (47 tahun), Tokoh Masyarakat, Wawancara, di Desa Balong Kecamatan 

Ujung Loe Kabupaten Bulukumba, 5 April 2020 
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Pantai Bira dll yang notabenenya berkilo-kilo meter dapat dijalani 
sedangkan masjid yang samping rumahnya tidak dapat ia jalani.”64 
  

Oleh karena itu, kesadaran akan pentingnya memakmurkan masjid ini 
harus dimulai sejak dini, terutama pada remaja harus ditumbuhkan kesadaran. 
Tentunya harus dimunculkan kepada mereka kecintaan pada mesjid dari mereka 
melalui kegiatan dakwah, pengajian, dan majelis taklim.   

b. Kurangnya kesadaran diri pada remaja 

faktor penghambat dalam  meningkatkan kecerdasaan spiritual remaja 

yaitu apabila kurangnya kesadaran diri pada anak, maka anak tidak mampu 

memahami hakikat dirinya untuk menjadi pribadi yang baik. Ini dibuktikan 

dengan adanya remaja di tempat mereka berkumpul ketika disuruh untuk 

melaksanakan salat, mereka tidak melaksanakannya karena hanya beberapa 

remaja saja yang melaksanakan, ini berarti remaja belum memahami dan 

menyadari bahwa salat adalah hal wajib yang harus dilakukan. 

Menurut Kherul selaku ketua remaja masjid Desa Balong mengatakan 

bahwa ; 

“saya terkadang merasa sedih melihat hampir sebagian besar remaja yang 

ada di desa ini kurang kesadaran melaksanakan ibadah salat berjamaah di 

masjid dan ikut pengajian. Sering saya singgahi di tempat-tempat yang 

mereka tinggali berkumpul (di pinggiran sawah, dan deker-deker) untuk 

mengajak mereka salat berjamaah di masjid dan memberi tau tentang 

pentingnya ikut pengajian walaupun hanya beberapa saja yang 

melaksanakannya. Namun saya juga merasa bangga karena mereka masih 

sering berpartisipasi dalam kegiatan gotong royong dan perlombaan yang 

saya adakan setiap tahun sehingga masih terjalinnya hubungan baik antara 

remaja yang ada di Desa Balong.”65 

 
64 Rahmawati  (46 tahun), masyarakat, Wawancara, di Desa Balong Kecamatan Ujung Loe 

Kabupaten Bulukumba, 8 April 2020 
65 Kherul Wijaya (29 tahun), Ketua Remaja masjid, Wawancara, di Desa Balong Kecamatan 

Ujung Loe Kabupaten Bulukumba, 8 April 2020 
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Sebagaimana juga dikemukakan oleh Amrul selaku imam masjid Desa 

Balong bahwa selain kita harus mejadi panutan dan contoh yang baik kami juga 

perlu melakukan penyuluhan dan dakwah secara beransur-ansur kepada remaja 

yang sering saya singgahi di dekker-dekker dan mengajak mereka salat berjamaah 

di masjid. Dimana imam masjid sering menjumpai remaja saat sore hari/ 

menjelang salat magrib.66 

Dengan ajakan dari tokoh agama kepada para remaja berharap mampu 

menyadarkan mereka untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang bersifat positif 

seperti rajin sholat ke masjid, mengikuti pengajian.  

 

c. Disorentasi pada Remaja dalam Beragama. 

Perubahan kondisi seseorang khusunya remaja akhir-akhir ini telah 

menarik perhatian di berbagai kalangan. Tak terkecuali pada lingkungan yang 

terisolir oleh teknologi ataupun sebaliknya. Di setiap waktu dan masa 

perkembangan teknologi. tidak hanya menyisahkan sebuah kemajuan teknologi 

dan informasi dalam mengakses berbagai kebutuhan dalam menuntut ilmu agama 

dimanapun dan kapanpun,  namun dilain hal itu berdampak juga pada kelalaian 

untuk penggunnaanya yakni hanya digunakan sebagai alat bermain game, 

menonton video yang tidak ada kaitananya dengan agama. Tentu hal itu tidaklah 

mengagetkan, namun kondisi demikian merupakan hal biasa-biasa saja.  

Dititik tertentu pula, manusia pada akhirnya mengalami delematis. 

Munculnya berbagai argumentatif dan dogma keagamaan telah memicu debat 

kusir. Itulah mengapa remaja hari ini seringkali ditemui dalam keadaan tak 

 

66Amrul Mustakim (49 tahun), Imam Desa, Wawancara, Masjid nurul muslimin di Desa 

Balong Kecamatan Ujung Loe  Kabupaten Bulukumba, 6 April 2020. 
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beragama dalam artian melalaikan kewajibanya sebagai manusia ciptaan Tuhan. 

Amrul mngatakan bahwa; 

“Jika hal seperti ini di biarkan begitu saja, maka tentunya itu adalah tanda 
sekaligus awal kemunduran beragama pada remaja sekaligus tolak ukur 
bahwa kecerdasan spiritual pada remaja telah menyusup dan lama kelamaan 
akan mengering bagaikan air laut yang surut di tengah-tengah derasnya 
curah hujan. Selanjutnya, bahwa dimana lagi marwah keagamaan kita 
sandarkan esok hari, apabila remaja hari ini seperti demikian. Tentunya 
kedamaian, ketenangan dan kesejahteraan tidak dapat kita capai secara nyata 
dan actual, namun dia hanyala sebuah harapan yang tidak diketahui waktu 
tepatnya kapan hal itu dicapai. Sungguh dengan keadaan demikian maka 
tentu itu adalah hal yang menyakitkan bagi kaum muslim terutama kita 
semua yang berjiwa social religious.”67  

Berdasarkan dengan komentar di atas, tentunya memantik wacana 

mengenai kematangan beragama pada remaja atau kematangan kecerdasan 

spiritual remaja di Desa Balong. Dan oleh karena itu berdasarkan 

Kematangan beragama atau sering disebut sebagai Kecerdasan Spiritual 

pada remaja secara konseptual rupanya telah menarik perhatian diberbagai 

structural masyarakat social. Tak terkecuali pada ruang-ruang pengajian, 

orentasi ilmiah, peneliti dan bahkan tidak lazim dijadikan sebagai topik 

seminar diberbagai lingkungan akademik. Hal itu telah menjadi bukti 

bahwa memang kecerdasan spiritual remaja perluh untuk diamati secara 

menyeluruh, agar stikma yang berhubungan dengan aktifitas keagamaan 

remaja di ruang public tidak selalu terarah pada hal-hal yang negative.  

Perkembangan Usia Keberagamaan atau kecerdasan spiritual 

pada manusia secara umum sebagaimana yang telah di tulis dan di 

sampaikan oleh Mustafa dalam presentasinya ialah, bahwa kematangan  

kecerdasan spiritua, merupakan akumulasi perkembangan kehidupan 

seseorang dengan pengalaman spiritualnya dalam parktek ritual terasa 

sekaligus bersifat sacral. Selain itu bahwa kematangan spiritual tidak 

 
67 Amrul Mustakim (49 tahun), Imam Desa, Wawancara, Masjid nurul muslimin di Desa 

Balong Kecamatan Ujung Loe  Kabupaten Bulukumba, 6 April 2020. 
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terlepas dengan usia kronologis seseorang, dimana hal itu telah 

mempengaruhi kepatuhan dan kesolehan seseorang. Apa lagi dapat 

dipahami bahwa manusia memang pada dasarnya memiliki potensi 

keberagamaan atau religious instinct.  

Berdasarkan dengan itu pula maka dapat dipahami dan dikelompokkan 

tiga tingkatan kematangan. Secara singkatnya, tipologi tersebut dapat dipahami 

dalam skema sebagai berikut. 

    Tabel 3 

 

Penjelasa dan alur dari skema di atas, dapat ditafsirkan bahwa dua masa 

dari 3 keseluruhan pada waktu tertentu akan mengalami perubahan. Dan itu 

sesuatu yang pasti namun tidak juga terlepas dari bagaimana manusia 

meperhadapkan dirinya. Salah satu contoh ialah, dimasa anak-anak. Anak-anak 

cenderungnya dalam merefleksikan kecerdasan spiritualnya identic taraf meniruh 

artinya belum ada proses dialektis berfikir antara keimanan yang sesungguhnya 

dengan aktifitas realitas atas kesadaran, melainkan aktivitas keberagamaan anak-

anak masih dalam taraf meniru.  

Masa dewasa

Sudah mampu mendiferensiasi 
kehidupan beragama.

Pemahaman agama sudah komprehensif 
dan dianut sebagai falsafah hidup.

Agama dapat dijadikan sebagai bagian 
integral dalam kehidupan.

Mampu berpikir heuristik

Masa remaja

Cara berpikirnya masuk operasional formal. Perubahan cara berpikir memunculkan religious doubt.
Aktivitas keberagamaan masa anak-anak terkoreksi 

oleh pandangan kepentingan dan fungsi aktivitas bagi 
individu.

Masa anak-anak

Aktivitas keberagamaan anak-anak 
masih dalam taraf meniru.

Bersifat egosentris. 

Cara berpikir mereka masih operasional 
kongkrit. Kalaupun ada yang abstrak 

maka mereka akan mengkongkritkannya 
dengan caranya. Fantasi menjadi 

menonjol dalam cara berpikir mereka.

Aspek religius yang dimiliki terbatas 
Egosentris merupakan kemampuan 

membedakan yang kurang sempurna 
antara diri sendiri dengan pihak lain 

(semua dipandang sama dengan cara 
pandangnya). Kecenderungan untuk 

merasa, paham dan menginterpretasi 
dunia dalam perspektifnya sendiri.
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Selain itu yang lebih menarik ialah, proses berfikirnya serta kecerdasan 

spiritualnnya masih bersifat egosentrisme. Karenanya di saat diberikan 

pemahaman yang abstrak, maka kecenderungannya melakukan perubahan yang 

akan mengkongkritkannya dengan cara-cara tertentu atau biasa disebut dengan 

metodologis personality. Dengan keadaan seperti hal itu maka tentunya religious 

masih dibatasi oleh  egosentrisme dan karena terhalang maka tentunya 

kematangan kecerdasan spiritual pada anak begitu sulit untuk dicapai. Dan klaim 

bahwa anak soleh/soleha difase ini hanyalah sebatas klaim untuk menandakan 

bahwa sang buah hati telah berhasil di didik oleh kedua orang tua-nya.  

Studi lain yang lebih menarik dan hasil pengamatan penulis ialah fase 

kedua, yaitu; masa Remaja, dengan cara berpikir operasional formal tentunya 

mendorong remaja untuk melakukan penilaian dan pengukuran informasi. 

Sehingga remaja dalam kematangan kecerdasan spiritualnya dapat diukur dengan 

berbagaimacam perilaku ritual keagamaan yang sudah dapat 

dipertanggungjawabkan di ruang public. Terlepas dengan pertanggung jawaban, 

remaja dengan pola pikir yang ada mampu memerangkan perang penting dalam 

pelaksanaan keagamaan seperti berperan sebagai da’I, pendakwah, penceramah 

atau bahkan menjadi tokoh pemuda yang mewakili sekolompok remaja di 

Gerakan-gerakan keagamaan. 

Perubahan pola pikir itulah menjadi modal besar untuk melakukan 

berbagai macam koreksi keberagaman di masa kanak-kanaknya. Beriringan 

dengan itu pula dorongan dari segala tindakan akan tersaring dari pandangan yang 

bersifat kepentingan dan fungsi aktivitas individualistic. Sampai pada penghujung 

dari aktivitas tersebut kesolehan akan mengalami dekontruksi menuju 

kesempurnaan. Keterbatas yang diakibatkan oleh ego akan memudar dan aspek 

religious yang terbatas akan bertrasformasi ke pemahaman bahwa kepatuhan 
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dalam beragama adalam merupakan bagian intengral dalam kehidupan. Suramnya 

pemahaman agama dimasa lalu membuahkan hasil korektif untuk melakukan 

perubahan. Sehingga pemahaman mengenai agama sudah komprehensif dan 

dianut sebagai falsafah hidup.  

Penjelasan di atas tentunya dapat dipahami bahwa kematangan 

kecerdasan spiritual mengantarkan remaja pada kematangan dalam setiap tindakan 

structural tanpa ada sedikitpun rasa jenuh. Karenanya refleksi selalu muncul di 

saat terjadi perubahan cultur pada lingkungan beragamanya.  

Selanjutnya bahwa apa yang telah mengganjal dalam keyakinan 

beragama pada remaja sudah tidak menjadi problem baru. Melainkan adalah 

persoalan lama yang masa saat ini hal itu harus terselesaikan. Dengan 

bermodalkan kerangka berpikir operasional formal itulah yang mendorong remaja 

untuk berani keluar dari aktivitas-aktivitas yang membosankan ( Tindakan 

meniruh dalam praktek keagamaan, seperti sholat, kunut, dllnya telah mengalami 

keraguan ). Persaingan yang dilakukan secara person tentunya memakan cukup 

waktu yang lama. Oleh karennya di masa-masa pantasi inilah pengalam beragama 

teraktual dengan cukup baik. Namun meskipun demikian sayangnya masih 

banyak remaja yang kurang memanfaatkan hal itu, hinga akhirnya Kembali pada 

poin bahwa kecerdasan spiritual pada remaja mengalami kemunduruan jika 

dibandingkan dengan generasi-generasi sebelumnya.  

Poin tersebutlah yang kemudian memunculkan pertanyaan, bagaimana 

peran peyuluh dalam meningkatkan kecerdasan spiritual remaja? Apa metodologi 

yang digunakan oleh peyuluh? atau seperti apa langkah-langkah penyuluh dalam 

meningkatkan kecerdasan spiritual remaja di era modernism? Serta mengapa 

distras kepribadian remaja begitu muda terjadi?  
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Munculnya berbagaimacam pertanyaan di atas penulis menemukan 

bahwa berbagai upaya yang telah dilakukan oleh penyuluh sedikit banyaknya 

bertumpuh pada remaja yang kurang memerhatikan materi yang disampaikan oleh 

penyulu. Kedua bahwa metodologi penyuluh yang diggunakan dalam 

meningkatkan kecerdasan spiritual ialah diskusi dan ceramah, namun sayangnya 

parkatek metodologi tersebut belum mampu memantik kecerdasan spiritual 

remaja secara siknifikan. Ketiga bahwa terjadinya distrak keperibadian remaja 

tidak terlepas dengan perkembangan teknologi saat ini. Doktrin dan segala macam 

yang dumunculkan dalam media online nampaknya mampu menarik perhatian 

remaja jika dibandingkan dengan kitab suci al-Quran. Sehingga kondisi-kondisi 

demikian tentunya dapat disimpulkan bahwa terjadi pergeseran cultur pada 

remaja, dan persoalan itu belum dapat terselesaikan di Desa Balong meskipun kita 

lihat ada upaya dan proses penyuluh dalam meningkatkan kecerdasan Remaja. 

Dukungan dari berbagai Pihak terutama orang tua remaja itu sendiri 

ambil-andil, namun kelemahan-kelamahan atau tantangan yang harus dilalui oleh 

orang tua remaja yang bersangkutan dominasinya masih belum dapat dipatuhi. 

Memberikan fasilitas yang belum saatnyan atau membiarkan remaja berkeluyuran 

sambil bermain game online masih kerap kali ditemui. Bahkan penyuluh 

menyampaikan kepada orang tua Remaja agar tidak memfasilitasi media online  

disaat waktu belajar dan dalam melakukan aktivitas-aktivitas keagamaan seolah 

tak begitu penting bagi perkembangan kecerdasan spiritual Reamaja.  Hal wajar 

jika keberhasilan penyuluh dalam meningkatkan kecerdasan remaja di Desa 

Balong  saat ini belum dapat diakui berhasil.  

 

d. Kurangnya penyuluh dan ustaz pembawah materi dan pengajian 
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Menurut Amrul Desa Balong mengatakan bahwa remaja dalam 

meningkatkan kecerdasan spiritualnya terkendala karena hanya 1-2 orang ustaz 

saja yang sering membawakan materi keagamaan dan pengajian kepada remaja 

sehingga itu yang dapat menimbulkan rasa kebosanan bagi sebagian remaja.68 

Sebagaimana juga dikemukakan oleh nurdin selaku remaja desa Balong 

mengatakan bahwa kami sering datang kemasjid mengikuti pengajian namun 

sering ustaz/pembawa materi tidak hadir di tempat, hal yang seperti demikian 

yang biasa membuat sebagian remaja pulang kerumah masing-masing setelah 

salat magrib dan tidak mengikuti pengajian yang dilakukan tampa pembawa 

materi.69 

2. Solusi dalam Menghadapi Hambatan 

Untuk menghadapi hambatan yang terjadi, maka ada beberapa solusi yang 

dapat  dijadikan sebagai tindakan perbaikan yaitu : 

a. Memberikan Metode Bimbingan melalui Wawancara 

Menurut Alimuddin Tokoh masyarakat mengemukakan bahwa dengan 

melalui teknik wawancara baik secara face to face maupun secara berkelompok 

kepada remaja dengan memberikan pemahaman tentang pentingnya saling 

memahami dan saling menerima karena Rasulullah saja menganjurkan kita 

menjalin hubungan persudaraan dan silaturahmi dan tidak mendahulukan rasa ego 

kita. Melalui tehnik wawancara juga para pembina dapat menggali informasi- 

informasi yang berkenaan dengan latar belakang dan keadaan remaja baik watak, 

 

68Amrul Mustakim (49 tahun), Imam Desa, Wawancara, Masjid nurul muslimin di Desa 

Balong Kecamatan Ujung Loe  Kabupaten Bulukumba, 6 April 2020. 

69nurdin (18 tahun), Remaja Desa Balong, Wawancara, di Desa Balong Kecamatan Ujung 

Loe  Kabupaten Bulukumba, 5  April 2020.. 
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karakter dan sikapnya sehingga dapat dengan mudah memahami dan 

meningkatkan pada diri individu maupun kelompok kecerdasan spiritual.70 

b. Menanamkan Kesadaran yang Tinggi pada Remaja 

Kesadaran yang dimiki oleh remaja dalam kecerdasan Spiritualisme atau  

beragama tidak hanya di lihat dari segi bagaimana remaja dalam menjalankan 

Tugas dan amanhnya, namun terlepas dari hal itu bahwa kesadarab ialah hal yang 

dapat memanti remaja berpikir rasional dan sistematisme. Oleh kerena itu 

beriringan dengan apa yang di katakan oleh  Amrullah selaku penyuluh dan  imam  

masjid Desa mengatakan bahwa: 

“ hal yang perlu ditanamkan pada remaja yakni menumbuhkan dan 
memperkuat kesadaran agar  remaja memahami hakikat dirinya sendiri serta 
memahami emosi-emosinya, yang muncul sehinngga mampu berempati 
dengan apa yang terjadi pada dirinya dan pada orang lain maka 
dibutuhkannya pendekatan cinta dan kasih sayang. Selain itu juga 
diharapkannya pihak pemerintah memperbanyak kegiatan-kegiatan di Desa 
sehingga terjalinnya pertemuan, komunikasi, dan silatuhrahmi sesama 
remaja.”71 

Berdasarkan dengan hasil wawancara di atas dapat dipahami bahwa 

memang begitu penting kesadaran remaja di anamkan sebagai moralitas sekaligus 

sebagai self security didalam seitap gerakan-gerakan civil society. Selanjutnya 

bahwa pandangan tersebut di atas menjadi dasar argumentatif  pembenaran bahwa 

kesadaran itu memuncukan rasa ke akraban yang di landasi komunikasi preventif 

dan kuratif.  

 Harapan lain yang tersirat dari pandangan di atas ialah remaja di era 

modernisasi dengan culture apathisme, compartisme, emosinalisme dan 

koloktisme. Jika demikian, dibiarkan begitu saja maka tentunya kesempurnaan 

 
70Alimuddin (47 tahun), Tokoh Masyarakat, Wawancara, di Desa Balong Kecamatan 

Ujung Loe Kabupaten Bulukumba, 5 April 2020. 

71Amrul Mustakim (49 tahun), Imam Desa, Wawancara, Masjid nurul muslimin  

Kecamatan Ujung Loe  Kabupaten Bulukumba, 6 April 2020. 
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ESQ remaja tidak dapat tercapai meskipun penerapan ilmu pengetauan yang 

sifatnya teoritisme dan praktis dilakukan secara berlanjut. 

c. Mencari dan menambah penyuluh dan pembawa materi (ustaz) 

Menurut Patarai tokoh masyarakat mengatakan bahwa semoga saja 

pemerintah desa dan imam desa dapat menambah pembawa materi (ustaz) 

sehingga ilmu yang didapatkan para remaja juga semakin meluas dan bertambah 

dan dapat diamalkan pada diri dan orang lain.72 

Menurut kherul wijaya sebagai pembina remaja masjid mengemukakan 

bahwa 

“ dengan bertambahnya pembawa materi akan dapat menambah ilmu para 
remaja dan diri saya pribadi, hal itu juga dapat menghilangkan rasa 
kebosanan, kemalasan remaja dan terciptanya keharmonisan dan keakrapan 
antara remaja dan pembina maupun pembawa materi.”73 

Berdasarkan hasil pengamatan dan wawancara yang sudah peneliti lakukan 

selama kurang lebih 2 bulan secara bertahap, dapat diketahui bahwa penyuluh, 

pembina dan remaja sama-sama memiliki niat semata ibadah untuk menambah 

kecerdasan spiritual. Hubungan yang harmonis dan komunikasi yang terjalin, 

antara Penyuluh, Pembawa materi, Pembina, dan remaja merupakan salah satu 

kunci sukses bagi upaya dalam meningkatkan kecerdasaaan spirirtual pada 

remaja. Karena tanpa adanya hubungan yang baik, diantara kedua belah pihak 

tidak mungkin dalam proses meningkatkan kecerdasaan spiritual dapat berjalan 

dengan baik  

d. Akses komunikasi dan informasi yang berkembang pesat 

Sebagai sarana yang sngat mudah saat ini dan mampu mengjangkau 

khalayak ramai tanpa berpindah tempat yang memudahkan dalam segala aktifitas 

 
72Alimuddin (47 tahun), Tokoh Masyarakat, Wawancara, di Desa Balong Kecamatan 

Ujung Loe Kabupaten Bulukumba, 5 April 2020 

73Kherul Wijaya (29 tahun), Ketua Remaja masjid, Wawancara, di Desa Balong 

Kecamatan Ujung Loe Kabupaten Bulukumba, 8 April 2020. 
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dengan ke efisiennya, tapi dilain sisi smartphone juga dapat membuat lalai dam 

penggunaanya karena dengan beragam fitur didalamnya dan sering kali tidak dapa 

mengontrol dalm penggunaannya terutama pada remaja yang saat ini remaja 

menggunakannya sebagai lalt eksistensi dikalngannya. Sehingga dal 

penggunaannya remaja smartphone setiap saat melekat digegngaman mereka 

sehingga keasyikan dan lupa waktu sebagai keajiban mereka seorang orang yang 

beragama. Inila yang menjadi perhatian khusus para penyuluh untuk melakukan 

penyuluhan dikalangam remaja dengan melaukan egiatan pengajian setiap 

minggunya secara rutin. 

 Menurut salah satu remaja nurdin megatakan 

“kalau dalam hal ibadah memang sangatlah berat untuk dilakukan apalgi 

kalau sedang main smartphone atau sedang bermain playstation sering lupa 

shalat heheeh, dulu sebelum adany pengajian remaja ini, saya belum terlalu 

apa yang diperitahkan dalam agama seperti baca al quran, shalat, dan 

sedekah. Kalau semisal sholat gitu, ya hanya sebatas gerakan saja, masalah 

bacaan tidaj terlalu dipikrr bahkan saya sholat dulu sering bolong-bolong. 

Tapi setelah saya mengikuti pengajian ini bebrapa kli saya mulai sadar 

sedikit tuk bersemangat menjalankana ibadah dan terus berusaha untuk idak 

meninggalkan sholat, walupun bagaimanapun  juga”74 

Menurut amrul sebagai iman  Desa  bahwasanya terjadinya perkembangan 

yang sangat pesat saat ini menjadi salah satu terjadinya penyimpangan pada 

remaja dengan akses bertukar informasi yang sangatcepat daan efisien 

emenjadikan sosial media harus digunakan secara bijak. 

Berkaitan dengan hal ini penyuluh agama menjelaskan bahwa : 

“faktor yang menjadi pendukung tentunya media ya, karena media mudah 

diakses dan penyebaran infonya cepat. Jadi kalau ada penyampaian 

informasi tentang pengadaan pengkajian ataupun pengajian bisa langsung 

dari sosial media dan itu cepat langsung tersampaikan. Laporan-laporan juga 

mudah diterima dengan media. Dilain sisi remaja menggunakan media 

sebagai sarana komunikasi tuk mereka melakukan penyimpangan kenakalan 

 
74 Nurdin  (18 tahun), remaja , Wawancara, di Desa Balong Kecamatan Ujung Loe 

Kabupaten Bulukumba, 8 April 2020. 
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remaja seperti ajak minum-minuman keras, isap lem, main domino. Dari 

situlah kami kualahan dengan media saat ini.” 75 

 

Seiring dengan pesatnya teknologi, sebagai salah satu efek kemajuan yang 

ada, juga mengalami problem yang tidak ringan. Kemajuan teknologi 

infomasi dapt dijadikan penyebaran dakwah islamiyah, khusunya teknologi 

informasi komunikasi seperti internet, karena jutaan informasi bisa 

ditransfer hanya dalam hitungan detik melalui media televisi dan internet.  

Sedang itu sebagai pendajwah dapat memanfaatkan media sosial tersebut 

untuk mengamati karakter masyarakat setempat melalui media sosial 

masyarakat, dengan begitu penyuluh mampu menentukan penyimpanan-

penyimpanan apa yang  sedang terjadi masyarakat dan langkah apa yang 

harus dilakukan dengan penyimpanan tersebut. 

 

 

 

 
75 Amrul Mustakim (49 tahun), Imam Desa, Wawancara, Masjid nurul muslimin  

Kecamatan Ujung Loe  Kabupaten Bulukumba, 6 April 2020. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan peneliti mengenai peran 

penyuluh agama islam tentang kecerdasan spiritual pada remaja, maka penulis 

dapat memberikan kesimpulan: 

a. Upaya penyuluh dalam meningkatan kecerdasan spiritual yakni mengadakan 

pengajian dan kajian secara rutin, membangun karakter dan kebiasaan yang 

berakhlat mulia, menjadi teladan remaja dalam beragama. 

b. Hambatan yang menjadi dalam meningkatkan kecerdasan spiritual remaja 

yakni adanya keadaan dan kepibadian remaja yang berbeda-beda, kurangnya 

kesadaran diri pada remaja, disorientasi pada remaja dalam beragama, dan 

kurangnya penyuluh dan ustaz dalam pemberian materi dan pengajian, 

sedangkan solusi yang mampu diberikan oleh penyuluh terhadap kecerdasan 

spiritual pada remaja memberikan metode bimbingan melalui wawancara, 

menanamkan kesadaran yang tinggi pada remaja, dan mencari dan 

menambah penyuluh dan pembawa materi. 

B. Implikasi Penelitian 

Dengan adanya penelitian ini, penulis dapat menyampaikan implikasi 

penelitian tentang peran penyuluh agama islam dalam meningkatkan kecerdasan 

spiritual pada remaja melalui bimbingan penyuluh agama Islam iyalah, 

munculnya berbagaimmacam pertanyaan di atas penulis menemukan bahwa 

berbagai upaya yang telah dilakukan oleh penyuluh sedikit banyaknya bertumpuh 

pada remaja yang kurang memerhatikan materi yang disampaikan oleh penyulu. 

Kedua bahwa metodologi penyuluh yang diggunakan dalam meningkatkan 

kecerdasan spiritual ialah diskusi dan ceramah, namun sayangnya parkatek 
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metodologi tersebut belum mampu memantik kecerdasan spiritual remaja secara 

siknifikan. Ketiga bahwa terjadinya distrak keperibadian remaja tidak terlepas 

dengan perkembangan teknologi saat ini. Doktrin dan segala macam yang 

dumunculkan dalam media online nampaknya mampu menarik perhatian remaja 

jika dibandingkan dengan kitab suci al-Quran. Sehingga kondisi-kondisi demikian 

tentunya dapat disimpulkan bahwa terjadi pergeseran cultur pada remaja, dan 

persoalan itu belum dapat terselesaikan di Desa Balong meskipun kita lihat ada 

upaya dan proses penyuluh dalam meningkatkan kecerdasan Remaja. 
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LAMPIRAN-LAMPIRAN 

 

SURAT KETERANGAN WAWANCARA 

 

Yang Bertandatangan di bawah ini: 

1. Nama Peneliti : Munawir Zazali 

Profesi  : Mahasiswa UIN Alauddin Makassar 

Fakultas/Jurusan   : Dakwah dan komunikasi/ Bimbingan dan Penyuluhan  

                                Islam 

Semester  : XI (Sebelas) 

Alamat  : Desa Balong 

 

2. Nama Informan : Sapri S.Sos 

Jabatan  : Kepala Desa 

Lembaga/kantor : Kantor Desa 

Alamat  : di Desa Balong 

Dengan ini menyatakan bahwa masing-masing pihak (Peneliti dan Informan) 

telah mengadakan kesepakatan wawancara dalam rentang waktu yang telah 

ditetapkan sebelumnya, terhitung 18 April 2020 yang disesuaikan dengan kondisi 

dan ketersediaan waktu informan. 

Demikian dalam pelaksanaan wawancara dan panduan wawancara, serta 

petunjuk teknis lainnya oleh informan. 

Bulukumba, 18 April 2020 

Informan      Peneliti 

 

                 Sapri S.Sos              Munawir Zazali 
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SURAT KETERANGAN WAWANCARA 

 

Yang Bertandatangan di bawah ini: 

1. Nama Peneliti : Munawir Zazali 

Profesi  : Mahasiswa UIN Alauddin Makassar 

Fakultas/Jurusan  : Dakwah dan komunikasi/ Bimbingan dan Penyuluhan 

                               Islam 

Semester  : XI (Sebelas) 

Alamat  : Desa Balong 

 

2. Nama Informan : Amrul Mustakim 

Jabatan  : Penyuluh\Iman Desa 

Lembaga/kantor : Kantor Desa 

Alamat  : di Desa Balong 

Dengan ini menyatakan bahwa masing-masing pihak (Peneliti dan Informan) 

telah mengadakan kesepakatan wawancara dalam rentang waktu yang telah 

ditetapkan sebelumnya, terhitung 20 April 2020 yang disesuaikan dengan kondisi 

dan ketersediaan waktu informan. 

Demikian dalam pelaksanaan wawancara dan panduan wawancara, serta 

petunjuk teknis lainnya oleh informan. 

Bulukumba, 18 April 2020 

Informan      Peneliti 

 

         Amrul Mustakim          Munawir Zazali 
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SURAT KETERANGAN WAWANCARA 

 

Yang Bertandatangan di bawah ini: 

1. Nama Peneliti : Munawir Zazali 

Profesi  : Mahasiswa UIN Alauddin Makassar 

Fakultas/Jurusan  : Dakwah dan komunikasi/ Bimbingan dan Penyuluhan  

                               Islam 

Semester  : XI (Sebelas) 

Alamat  : Desa Balong 

 

2. Nama Informan : Kherul Wijaya 

Jabatan  : Ketua Remaja Masjid 

Lembaga/kantor :  

Alamat  : di Desa Balong 

Dengan ini menyatakan bahwa masing-masing pihak (Peneliti dan Informan) 

telah mengadakan kesepakatan wawancara dalam rentang waktu yang telah 

ditetapkan sebelumnya, terhitung 18 April 2020 yang disesuaikan dengan kondisi 

dan ketersediaan waktu informan. 

Demikian dalam pelaksanaan wawancara dan panduan wawancara, serta 

petunjuk teknis lainnya oleh informan. 

Bulukumba, 18 April 2020 

Informan      Peneliti 

      

          Kherul Wijaya          Munawir Zazali 
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SURAT KETERANGAN WAWANCARA 

 

Yang Bertandatangan di bawah ini: 

1. Nama Peneliti : Munawir Zazali 

Profesi  : Mahasiswa UIN Alauddin Makassar 

Fakultas/Jurusan  : Dakwah dan komunikasi/ Bimbingan dan Penyuluhan  

                               Islam 

Semester  : XI (Sebelas) 

Alamat  : Desa Balong 

 

2. Nama Informan : Alimuddin 

Jabatan  : Tokoh Masyarakat 

Lembaga/kantor :  

Alamat  : di Desa Balong 

Dengan ini menyatakan bahwa masing-masing pihak (Peneliti dan Informan) 

telah mengadakan kesepakatan wawancara dalam rentang waktu yang telah 

ditetapkan sebelumnya, terhitung 20 April 2020 yang disesuaikan dengan kondisi 

dan ketersediaan waktu informan. 

Demikian dalam pelaksanaan wawancara dan panduan wawancara, serta 

petunjuk teknis lainnya oleh informan. 

Bulukumba, 18 April 2020 

Informan      Peneliti 

 

              Alimuddin           Munawir Zazali 
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SURAT KETERANGAN WAWANCARA 

 

Yang Bertandatangan di bawah ini: 

1. Nama Peneliti : Munawir Zazali 

Profesi  : Mahasiswa UIN Alauddin Makassar 

Fakultas/Jurusan   : Dakwah dan komunikasi/ Bimbingan dan Penyuluhan  

                                Islam 

Semester  : XI (Sebelas) 

Alamat  : Desa Balong 

 

2. Nama Informan : Rahmawati 

Jabatan  : Ibu Rumah Tangga 

Lembaga/kantor :  

Alamat  : di Desa Balong 

Dengan ini menyatakan bahwa masing-masing pihak (Peneliti dan Informan) 

telah mengadakan kesepakatan wawancara dalam rentang waktu yang telah 

ditetapkan sebelumnya, terhitung 18 April 2020 yang disesuaikan dengan kondisi 

dan ketersediaan waktu informan. 

Demikian dalam pelaksanaan wawancara dan panduan wawancara, serta 

petunjuk teknis lainnya oleh informan. 

Bulukumba, 18 April 2020 

Informan      Peneliti 

 

            Rahmawati                                                            Munawir Zazali 
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SURAT KETERANGAN WAWANCARA 

 

Yang Bertandatangan di bawah ini: 

1. Nama Peneliti : Munawir Zazali 

Profesi  : Mahasiswa UIN Alauddin Makassar 

Fakultas/Jurusan  : Dakwah dan komunikasi/ Bimbingan dan Penyuluhan  

                               Islam 

Semester  : XI (Sebelas) 

Alamat  : Desa Balong 

 

2. Nama Informan : Nurdin 

Jabatan  : Remaja 

Lembaga/kantor :  

Alamat  : di Desa Balong 

Dengan ini menyatakan bahwa masing-masing pihak (Peneliti dan Informan) 

telah mengadakan kesepakatan wawancara dalam rentang waktu yang telah 

ditetapkan sebelumnya, terhitung 18 April 2020 yang disesuaikan dengan kondisi 

dan ketersediaan waktu informan. 

Demikian dalam pelaksanaan wawancara dan panduan wawancara, serta 

petunjuk teknis lainnya oleh informan. 

Bulukumba, 18 April 2020 

Informan      Peneliti 

 

                Nurdin                                                                Munawir Zazali 
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SURAT KETERANGAN WAWANCARA 

 

Yang Bertandatangan di bawah ini: 

1. Nama Peneliti : Munawir Zazali 

Profesi  : Mahasiswa UIN Alauddin Makassar 

Fakultas/Jurusan   : Dakwah dan komunikasi/ Bimbingan dan Penyuluhan  

                                Islam 

Semester  : XI (Sebelas) 

Alamat  : Desa Balong 

 

2. Nama Informan : Nurleli Reski Amelia 

Jabatan  : Remaja 

Lembaga/kantor :  

Alamat  : di Desa Balong 

Dengan ini menyatakan bahwa masing-masing pihak (Peneliti dan Informan) 

telah mengadakan kesepakatan wawancara dalam rentang waktu yang telah 

ditetapkan sebelumnya, terhitung 18 April 2020 yang disesuaikan dengan kondisi 

dan ketersediaan waktu informan. 

Demikian dalam pelaksanaan wawancara dan panduan wawancara, serta 

petunjuk teknis lainnya oleh informan. 

Bulukumba, 18 April 2020 

Informan      Peneliti 

 

         Nurleli Reski Amelia                                            Munawir Zazali 
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SURAT KETERANGAN WAWANCARA 

 

Yang Bertandatangan di bawah ini: 

1. Nama Peneliti : Munawir Zazali 

Profesi  : Mahasiswa UIN Alauddin Makassar 

Fakultas/Jurusan   : Dakwah dan komunikasi/ Bimbingan dan Penyuluhan  

                                Islam 

Semester  : XI (Sebelas) 

Alamat  : Desa Balong 

 

2. Nama Informan : Andi Eko Pratama 

Jabatan  : Remaja 

Lembaga/kantor :  

Alamat  : di Desa Balong 

Dengan ini menyatakan bahwa masing-masing pihak (Peneliti dan Informan) 

telah mengadakan kesepakatan wawancara dalam rentang waktu yang telah 

ditetapkan sebelumnya, terhitung 20 April 2020 yang disesuaikan dengan kondisi 

dan ketersediaan waktu informan. 

Demikian dalam pelaksanaan wawancara dan panduan wawancara, serta 

petunjuk teknis lainnya oleh informan. 

Bulukumba, 18 April 2020 

Informan      Peneliti 

 

     Andi Eko Pratama                                                       Munawir Zazali 
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SURAT KETERANGAN WAWANCARA 

 

Yang Bertandatangan di bawah ini: 

1. Nama Peneliti : Munawir Zazali 

Profesi  : Mahasiswa UIN Alauddin Makassar 

Fakultas/Jurusan   : Dakwah dan komunikasi/ Bimbingan dan Penyuluhan 

                                Islam 

Semester  : XI (Sebelas) 

Alamat  : Desa Balong 

 

2. Nama Informan : Supriadi 

Jabatan  : Petani 

Lembaga/kantor :  

Alamat  : di Desa Balong 

Dengan ini menyatakan bahwa masing-masing pihak (Peneliti dan Informan) 

telah mengadakan kesepakatan wawancara dalam rentang waktu yang telah 

ditetapkan sebelumnya, terhitung 18 April 2020 yang disesuaikan dengan kondisi 

dan ketersediaan waktu informan. 

Demikian dalam pelaksanaan wawancara dan panduan wawancara, serta 

petunjuk teknis lainnya oleh informan. 

Bulukumba, 18 April 2020 

Informan      Peneliti 

 

               Supriadi                                                                Munawir Zazali 
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SURAT KETERANGAN WAWANCARA 

 

Yang Bertandatangan di bawah ini: 

1. Nama Peneliti : Munawir Zazali 

Profesi  : Mahasiswa UIN Alauddin Makassar 

Fakultas/Jurusan   : Dakwah dan komunikasi/ Bimbingan dan Penyuluhan 

                                Islam 

Semester  : XI (Sebelas) 

Alamat  : Desa Balong 

 

2. Nama Informan : Aenun Mardiah 

Jabatan  : Remaja 

Lembaga/kantor :  

Alamat  : di Desa Balong 

Dengan ini menyatakan bahwa masing-masing pihak (Peneliti dan Informan) 

telah mengadakan kesepakatan wawancara dalam rentang waktu yang telah 

ditetapkan sebelumnya, terhitung 18 April 2020 yang disesuaikan dengan kondisi 

dan ketersediaan waktu informan. 

Demikian dalam pelaksanaan wawancara dan panduan wawancara, serta 

petunjuk teknis lainnya oleh informan. 

Bulukumba, 18 April 2020 

Informan      Peneliti 

 

          Aenun Mardiah                                                         Munawir Zazali 
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DAFTAR INFORMAN 

 

 

NO 

 

NAMA 

INFORMAN 

 

 

JABATAN 

 

TANGGAL 

WAWANCARA 

 

TANDA 

TANGAN 

1  Sapri Kepala Desa   

2 Amrul Mustakim Penyuluh\Iman 

Masjid 

  

3 Kherul Wijaya Ketua Remaja 

Masjid 

  

4 Aimuddin Tokoh 

masyarakat 

  

5 Rahmawati Masyarakat     

6 Nurdin Anak Remaja   

7 Nurleli Reski 

Amalia 

Anak Remaja   

8 Andi Eko Pratama Anak Remaja   

9 Supriadi Anak Remaja   

10 Aenun Mardiah Anak Remaja   

BULUKUMBA, 18  April 2020  

Peneliti, 

 

 

Munawir Zazali 

NIM:50200114067 
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PEDOMAN WAWANCARA 

1. Bagaimana Sejarah berdirinya Desa Balong?  

2. Apa yang menjadi Visi Misi, Desa Balong? 

3. Upaya atau Langkah-langkah apa saja yang dilakukan penghulu dalam 

meningkatkan kecerdasaan Spiritual Anak Remaja di Desa Balong? 

4. Faktor apa yang menjadi penghambat dan Solusi dalam meningkatkan 

kecerdasaan spiritual anak Remaja di Desa Balong? 

5. Bagaimana tingkat kecerdasaan spiritual anak remaja selama dilaksanakannya 

berbagai kegiatan-kegiatan dalam meningkatkan kecerdasan spiritual remaja 

di desa Balong? 

6. Kendala-kendala apa saja yang dihadapi Pembina ataupun penyuluh dalam 

meningkatkan kecerdasaan Spiritual anak Remaja di Desa Balong? 

7. Apa yang menjadi kendala bagi anak Remaja di Desa Balong dalam 

meningkatkan kecerdasan spiritualnya? 
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DOKUMENTASI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1: wawancara dengan bapak  Amrul Mustakim selaku 

penyuluh dan iman masjid desa balong. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2: proses belajar mengaji  yang dilaksanakan setiap selesai shalat dhuhur  
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Gambar 3 : kegiatan perlombaan musabaqah tilawatil quran 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4 : remaja yang melakukan minum-minuman keras 
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