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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN 

A. Transliterasi Arab-Latin 

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf latin dapat 

dilihat pada tabel berikut: 

1. Konsonan 

Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama 

 Alif Tidak dilambangkan Tidak dilambangkan أ

 Ba B Be ب

 Ta T Te ت

 ṡa ṡ es (dengan titik di atas) ث

 Jim J Je ج

 ḥa ḥ ha (dengan titik di bawah) ح

 Kha Kh Ka dan ha خ

 Dal D De د

 Żal Ż Zet (dengan titik di atas) ذ

 Ra R Er ر

 Zai Z Zet ز

 Sin S Es س

 Syin Sy Es dan ye ش

 ṣad ṣ es (dengan titik di bawah) ص

 ḍad ḍ de (dengan titik di bawah) ض

 ṭa ṭ te (dengan titik di bawah) ط

 ẓa ẓ zet (dengan  titik di bawah) ظ

 ain ‘ Apostrof terbalik‘ ع

 Gain G Ge غ
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 Fa F Ef ف

 Qaf Q Qi ق

 Kaf K Ka ك

 Lam L El ل

 Mim M Em م

 Nun N En ن

 Wau W We و

 Ha H Ha ھ

 Hamzah ᾿ Apostrof ء

 Ya Y Ye ي

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

apa pun. Jika 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, 

literasinya sebagai berikut: 

Tanda Nama Huruf Latin Nama 

 fatḥah A A ا َ

 kasrah I I ا َ

 ḍammah U U ا َ

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat 

dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu: 
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Tanda Nama Huruf Latin Nama 

 fathah dan yā’ Ai a dan i ى ىَ 

 fathah dan wau Au A dan u ى وَ 

Contoh: 

 kaifa :  ك ي فَ 

لَ   haula :  ھ و 

3. Maddah 

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, 

transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu: 

Harakat dan 

Huruf 
Nama 

Huruf dan 

Tanda 
Nama 

 fatḥah dan alif atau yā’ Ā A dan garis di atas …آ   …ىَ 

̅ kasrah dan yā’ 𝑖 ىى I dan garis di atas 

 ḍammah dan wau u̅ U dan garis di atas ىوَ

Contoh: 

اتَ   māta : م 

م ى  ramā : ر 

 q𝑖l̅a : ق ي لَ 

تَ  و   yam�̅�tu : ي م 

4. Tā’ Marb�̅�tah 

Transliterasi untuk tā’ marb�̅�tah ada dua, yaitu: tā’ marb�̅�tah yang hidup atau 

mendapatkan harakat fatḥah, kasrah, dan ḍammah,  transliterasinya adalah [t], 

sedangkan tā’ marb�̅�tah yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya 

adalah [h]. 
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Kalau pada kata yang berakhir dengan tā’ marb�̅�tah diikuti oleh kata yang 

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

marb�̅�tah itu ditransliterasikan dengan ha (h). 

Contoh: 

ف الَ  ة ا لا ط  ض  و   rauḍah al-aṭfal :   ر 

ل ة َ ي ن ة ال ف اض  د   al-madinah al-fādilah :    أ ل م 

ة َ م  ك   al-ḥikmah :         ا ل ح 

5. Syaddah (Tasdid) 

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan 

sebuah tanda tasydid (‘), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan pengulangan 

huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah. 

Contoh: 

بَّن ا  rabbanā : ر 

ي ن ا  najjainā : ن جَّ

قَ   al-haqq : ا ل ح 

مَ   nu”ima : ن ع  

 aduwwun‘ : ع د وَ 

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

 .maka ia ditransliterasi seperti huruf maddah menjadi i ى ىَ 

Contoh: 

 ali (bukan ‘Aliyy atau ‘Aly)‘ : ع ل يَ 

ب يَ   arabi (bukan ‘Arabiyy atau ‘Araby)‘ : ع ر 
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6. Kata Sandang 

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ال (alif 

lam ma’arifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang diliterasi seperti biasa, 

al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsiyyah maupun qamariyyah. Kata sandang 

tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis 

terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-). 

Contoh: 

سَ   al-syamsu (bukan asy-syamsu) : ا اشَّم 

ل ة َ ل ز   al-zalzalah (bukan az-zalzalah) : ا لزَّ

 al-falsafah : ا ل ف ل س ف ة َ

 al-biladu : ا ل ب لا د َ

7. Hamzah 

Aturan literasi huruf hamzah menjadi apostrof (᾿) hanya berlaku bagi hamzah 

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

tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif. 

Contoh: 

نَ  و  ر   ta’murun : ت أ م 

ع َ  ’al-nau : ا لنَّو 

ءَ   syai’un : ش ي 

تَ  ر   umirtu : أ م 

8. Penulisan Kata Arab yang Lazim Digunakan dalam Bahasa Indonesia 

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

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

yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau 
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sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, atau lazim digunakan dalam dunia 

akademik tertentu, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya, kata 

Al-Qur’an (dari al-Qur’an), alhamdulillah, dan munaqasyah. Namun, bila kata-kata 

tersebut menjadi bagian dari suatu rangkaian teks Arab, maka harus ditransliterasi 

secara utuh. 

Contoh: 

FiZilāl al-qur’ān 

Al-Sunnah qabl al-tadwin 

9. Lafz al-Jalalah (ه  (الّل

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

berkedudukan sebagai mudaf ilaih (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf 

hamzah. 

Contoh: 

َللََّّ َ َي ن   billāh  ب اللََّّ َ  dinullāh  د 

Adapun tā’ marb�̅�tah di akhir kata yang disandarkan kepada lafz al-jalālah, 

ditransliterasi dengan huruf [t]. 

Contoh: 

ة اللَّّ َ م  ح  َر  َف ى   hum fi rahmatillāh  ھ م 

10. Huruf Kapital 

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenakan huruf kapital (all caps), dalam 

transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf 

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

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

bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata 
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sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri 

tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka 

huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan yang 

sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata 

sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, 

CDK, dan DR). 

Contoh: 

Wa mā Muhammadun illā rasul 

Innna awwala baitin wudi’a linnāsi lallazi bi Bakkata mubarkan 

Nasir al-Din al-Tusi 

Abu Nasr al-Farābi 

Al-Gazali 

Al-Munqiz min al-Dalāl 

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibn (anak dari) dan Abu (bapak 

dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan 

sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi.  

Contoh: 

Abu al-Walid Muhammad Ibn Rusyd, ditulis menjadi: Ibn Rusyd, Abu al- Walid 

Muhammad (bukan: Rusyd, Abu al-Walid Muhammad Ibn) 

Nasr Hāmid Abu Zaid, ditulis menjadi: Abu Zaid, Nasr Hāmid (bukan: Zaid, Nasr 

Hamid Abu) 

B. Daftar Singkatan 

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah: 

swt.  = subhānahu wa ta’ālā 
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saw.  = ṣallallāhuu ‘alaihi wa sallam 

a.s.  = ‘alaihi al-salām 

H  = Hijriah 

M  = Masehi 

SM  = Sebelum Masehi 

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

w.  = Wafat tahun 

Qs…/…: 4 = QS al-Baqarah/2: 4 atau QS Al ‘Imran/3: 4 

HR  = Hadis Riwayat 
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ABSTRAK 

Nama  : Andi Nur Zaizar 

NIM                            : 80200221003 

Jurusan    : Pendidikan Agama Islam 

Judul                     : Pengaruh Pola Asuh  Pembina Asrama Terhadap Kecerdasan 

Spiritual Santriwati Di Sma Pesantren Modern Putri IMMIM 

Minasate’ne Pangkep 

 Tesis ini membahas berkenaan dengan “Pengaruh Pola Asuh Pembina Asrama 
terhadap Kecerdasan Spritual Santriwati di SMA Pesantren Modern Putri IMMIM 
Minasate’ne Pangkep” yang bertujuan untuk: 1) Mengetaui gambaran bentuk  pola asuh 
pembina asrama di SMA Pesantren Modern Putri IMMIM Minasate’ne Pangkep. 2) 
Mengetahui gambaran kecerdasan spiritual santriwati di SMA Pesantren Modern Putri 
IMMIM Minasate’ne Pangkep. 3) Me-ngetahui gambaran  pengaruh  pola asuh pembina 
asrama terhadap kecerdasan spiritual san-triwati di SMA Pesantren Modern Putri IMMIM 
Minasate’ne Pangkep. 
 Jenis penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan metode ex post facto de-
ngan desain penelitian regresi linear sederhana. Penelitian ini dilakukan di SMA Pesantren 
Modern Putri IMMIM Minasate’ne Pangkep. Populasi pada penelitian ini adalah santriwati  
SMA  Pesantren Modern Putri IMMIM Minasate’ne Pangkep sebanyak 116 santriwati. Se-
dangkan sampel dalam penelitian ini sebanyak 40 santriwati dengan menggunakan teknik 
simple random sampling. Adapun instrumen penelitian yang digunakan untuk memperoleh 
data adalah skala pola asuh pembina asrama dan skala kecerdasan spiritual. Teknik analisis 
data yang digunakan adalah analisis statistic deskriptif dan analisis inferensial.  

Berdasarkan hasil analisis statistik deskriptif, diperoleh hasil penelitian pola asuh 
pembina asrama di SMA Pesantren Modern Putri IMMIM Minasate’ne Pangkep berada pada 
kategori sedang dengan presentase 87,5%. Dikatakan sedang karena berdasarkan hasil 
analisis deskriptif diketahui nilai minimum dan maksimum sebanyak 32 dan 74 dan rata-rata 
mean sebesar 63,65. Hal ini dilihat dari frekuensi terbanyak jumlah responden berada pada 
rentang 53-73 dengan nilai sebanyak 35 responden dengan presentasi 87,5%. Sedangkan 
kecerdasan spiritual juga berada pada kategori sedang dengan persentase 90%. Dikatakan 
sedang karena dapat dilihat dari frekuensi terbanyak dengan jumlah respon berada pada 
rentang 71-93 sebanyak 36 responden dengan presentasi 90%. Dari hasil perhitungan 
diperoleh thitung = 11,49 sedangkan ttabel = 1,685 artinya nilai thitung lebih besar dari nilai ttabel 
(thitung > ttabel = 11,49 > 1,685) untuk taraf signifikansi 5%. Karena thitung lebih besar dari ttabel 
maka dapat disimpulkan H0 ditolak dan H1 diterima. Artinya ada pengaruh pola asuh pembina 
asrama terhadap kecerdasan spiritual di SMA Pesantren Modern Putri IMMIM Minasate’ne 
Pangkep.  

Implikasi dalam penelitian ini adalah pentingnya seorang pembina asrama 
memberikan pengasuhan yang baik untuk santriwatinya sebab pembina asrama di pondok 
pesantren adalah pengganti orang tua di rumah, karna dengan pola asuh yang baik maka akan 
meningkatkan kecerdasan spiritual bagi santriwati sehingga mampu bersikap jujur, mampu 
menjaga amanah orang lain, mampu melaksanakan dan menjauhi laranganya, serta memiliki 
sifat enggan untuk menyakiti orang lain.  
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BAB I  

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Pendidikan Islam adalah suatu pendidikan dengan berbagai macam cara 

melatih perasaan orang sehingga sikap hidup, tindakan, keputusan dan pendekatan 

mereka terhadap segala jenis pengetahuan dan menyadari nilai ajaran Islam.1 

Keberadaan pendidikan Islam diakui sebagai sistem dalam pendidikan nasional yang 

dibagi menjadi tiga hal, yaitu pendidikan Islam sebagai lembaga, sebagai mata 

pelajaran dan sebagai nilai. Pendidikan Islam sebagai nilai yakni terdapat nilai-nilai 

Islam dalam pendidikan Nasional. 

Pelaksanaan Pendidikan Nasional dalam UU No. 20 Tahun 2003 terdapat 

nilai-nilai islami, disebutkan bahwa Pendidikan Nasional berfungsi mengembangkan 

kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam 

rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi 

peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang 

Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan menjadi 

warga negara yang berdemokrasi serta bertanggung jawab. Makna undang-undang 

tersebut menunjukkan bahwa pendidikan dapat membimbing manusia mengetahui 

nilai-nilai ketuhanan, spiritual dan dasar-dasar transenden yang mengelilingi secara 

permanen dalam alam jagat raya.2 Makna undang-undang tersebut menunjukkan 

bahwa pendidikan dapat membimbing manusia mengetahui nilai-nilai ketuhanan, 

 
1Hasan Basri, Kapita Selekta Pendidikan  (Bandung: CV. Pustaka Setia,2012),  h. 16. 

2Ahmad, Manajemen Kurikulum: Pendidikan Kecakapan Hidup (Yogyakarta: Pustaka Ifada, 
2013), h. 2. 
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spiritual dan dasar-dasar transenden yang mengelilingi secara permanen dalam alam 

jagat raya ini. 

Berdasarkan UU No 18 Tahun 2019 tentang Pesantren menjadi sejarah baru 

bentuk rekognisi (pengakuan) negara terhadap pesantren yang eksistensinya sudah 

ada berabad-abad silam, jauh sebelum tanah air ini merdeka. Tidak hanya rekognisi, 

UU tentang Pesantren juga bagian dari afirmasi dan fasilitas kepada dunia pondok 

pesantren. Lahirnya UU yang berpihak pada kaum sarungan ini berawal dari sederet 

keresahan yang dialami oleh kalangan pesantren. UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang 

Sistem Pendidikan Nasional (UU Sisdiknas) selama ini belum mengakomodir aspirasi 

kearifan lokal pesantren sebagai lembaga pendidikan.3 

Setidaknya keterikatan antara tujuan pendidikan pesantren dengan tujuan 

pendidikan nasional dapat ditandai oleh dua frasa yang sangat krusial, yaitu “beriman 

dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa” dan “Kepribadian Indonesia atau warga 

negara yang demokratis dan bertanggung jawab”. Kedua inti frasa inilah yang 

menjadi titik temu antara tujuan pendidikan pesantren dengan tujuan pendidikan 

nasional. Setiap santri yang belajar di pesantren diharapkan selain beriman dan 

bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, juga memiliki komitmen kebangsaan yang 

kuat, seperti yang telah dibuktikan oleh komunitas pesantren melawan kaum penjajah 

di masa lalu. 

Belum lagi melihat pesantren selain menyelenggarakan fungsi pendidikan, 

juga menyelenggarakan fungsi dakwah dan fungsi pemberdayaan masyarakat. Di sini 

muncul kebutuhan atas suatu peraturan perundang-undangan yang memberikan 

 
3Ahmad, Manajemen Kurikulum: Pendidikan Kecakapan Hidup (Yogyakarta: Pustaka Ifada, 

2013), h. 2-3. 
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pengakuan kepada pesantren dalam bentuk pengaturan-pengaturan secara utuh dan 

komperhensif.  

Oleh karenanya, penetapan tanggal 22 Oktober sebagai Hari Santri oleh 

Presiden Joko Widodo melalui Keppres Nomor 22 Tahun 2015, menjadi milestone 

bersejarah pengakuan eksistensi pesantren dalam berjuang untuk bangsa dan negara 

Indonesia. Ini membuka jalan bagi pengakuan secara utuh kepada pesantren yang 

telah ada jauh sebelum kemerdekaan sebagai lembaga yang memiliki kekhasan, 

keaslian (indigenous), dan keindonesiaan, atas kontribusi bagi pertumbuhan dan 

perkembangan Islam Nusantara, sekaligus pemantik pertumbuhan lembaga-lembaga 

pendidikan Islam lainnya di Indonesia, dalam bentuk Undang-Undnag. 

Pola asuh permisif adalah di mana pengawasan yang diberikan sangat longgar, 

pembina memberikan kesempatan pada santriwati untuk melakukan tindakan tanpa 

pengawasan yang cukup. Santri diberi kesempatan yang bertanggung jawab, artinya 

apa yang dilakukan oleh santriwati tetap harus di bawah pengawasan pembina dan 

dapat dipertanggungjawabkan secara moral. Santri diberi kepercayaan dan dilatih 

untuk mempertangggungjawabkan segala tindakanya.4 Menurut Andi Yudha 

Asfandiyar, pola asuh ini suatu pola asuh yang serba memanjakan anak, semua 

keinginannya dituruti sehingga akan menimbulkan perilaku anak tidak bisa mandiri 

dan menjadi jiwa yang lemah fisik spiritual ketika tidak bersama orang tua.5  

Pola asuh otoriter adalah pola asuh yang ditandai dengan cara mengasuh 

santrinya dengan aturan-aturan ketat, seringkali memaksa anak untuk berperilaku 

 

4Achmad Muchaddalam Fahham, Pendidikan Pesantren: Pola Pengasuhan, Pembentukan 

Karakter, dan Perlindungan Anak (Jakarta: P3DI Setjen DPR RI dan Azza Grafika, 2015), h. 34. 

5Andi Yudha Asfandiyar, Creative Parenting Today, Cara Praktis Memicu dan Memacu 

Kreativitas anak melalui Pola Asuh Kreatif, ( Bandung: PT Mizan Pustaka, 2012), h.19. 
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seperti dirinya, kebebasan untuk bertindak atas nama diri sendiri dibatasi.6 Pola ini 

akan membuat perasaan anak terpukul dikarenakan mendapat suatu pengekangan dan 

sikap monontonterhadap anak, kekerasan selalu dilakukan tanpa memandang 

perasaan anak itu sendiri. Sehingga senantiasa biasa berakibat patal sakit mental yang 

diembankan oleh mereka. Pola asuh otoriter cenderung membatasi perilaku kasih 

saying, sentuhan dan kelekatan emosi orang tua anak sehingga antara orang tua dan 

anak seakan memiliki didinding pembatasan yang memisahkan orang tua dan anak. 

Pola asuh demokratis merupakan pola asuh yang responsif dan memberikan 

perhatian penuh dan tanpa mengekang kebebasan pada anak. Dalam pola asuh 

demokratis ini orang tua bersikap fleksibel, responsive. Orang tua melakukan 

pengawasan dan tuntunan, tetapi jugan hangat, rasional, dan mau berkomunikasi. 

Anak diberi kebebasan, tetapi dalam peraturan yang mempunyai acuan. Batas-batasan 

tentang disip;in anak dijelaskan, boleh ditanyakan, dan dapat dirundingkan. 

Pola asuh demokratis adalah orang tua mengakui kemampuan anak-anaknya 

dan kemudian anak diberi kesempatan untuk tidak selalu bergantung kepada orang 

tua. Sharpie menjelaskan bahwa pola asuh demokratis menjadikan anak tidak 

bergantung dan tidak berperilaku kekanak-kanakan, mendorong anak untuk 

berprestasi, anak menjadi percaya diri, mandiri, imajinatif, mudah beradaptasi dan 

disukai banyak orang.7 

 Berdasarkan beberapa penjelasan tentang pola asuh di atas, peneliti 

mendapatkan data lapangan bahwasanya pola asuh demokratis lebih cenderung di 

 

6Mansur, Pendiidikan Anak Usia Dini Dalam Islam (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2005), h. 

354. 

7Achmad Muchaddan Fahham, Pendiidikan Pesantren: Pola Pengasuhan, Pembentukan 
Karakter, dan Perlindungan h. 25-26. 
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terapkan di SMA Pesantren IMMIM Minasate’ne Pangkep. Pola asuh di pesantren di 

mana anak memasuki kehidupan baru, yakni kehidupan pesantren. Ketika sang anak 

memasuki babak kehidupan baru itu, ia menemukan setiap aktivitasnya diatur 

sedemikian rupa oleh sistem pendidikan pesantren. Pola asuh yang dialami adalah 

pola asuh pesantren, karena orang tua yang mengantarkan anaknya ke pesantren 

sejatinya juga telah menyerahkan pola asuh sang anak ke dalam sistem pendidikan 

pesantren. Ketika anak masih berada di rumah, orang tua adalah penanggung jawab 

pengasuhan itu, ia akan terlibat dalam membimbing, menanamkan nilai-nilai, dan 

menerapkan aturan-aturan, tetapi ketika sang anak diserahkan ke pesantren maka 

pengasuhan itu beralih dari orang tua ke sistem pendidikan pesantren. 

Dalam lingkup pondok pesantren pola asuh tidak hanya berpusat ke pada satu 

figur kiai saja, akan tetapi para pengasuh lainnya seperti ustaz, ustazah, pembina 

maupun istilah lainnya. Hal ini dikarenakan banyak pondok yang memiliki banyak 

santri, sehingga dibutuhkan banyak pembina untuk membina dan mendidik santri di 

asrama. Oleh sebab itu, pembina harus membiasakan santriwati untuk mengikuti 

serangkaian kegiatan pondok dan menaati peraturan yang berlaku. Pada umumnya 

santriwati-santriwati dalam pondok didisiplinkan dengan mengamalkan ibadah 

sehari-hari dan kedisiplinan belajar. Strategi untuk mencapai tujuan mendisiplinkan 

santriwati antara lain melalui keteladanan, pengasuhnya nasihat-nasihat, bimbingan 

dan hukuman.8 

Adapun prinsip boarding sesuai dengan fakta lapangan yang terilihat 

bahwasanya pesantren IMMIM lebih dominan menggunakan prinsip mandiri dimana 

 
8Djamaluddin dan Abdullah Aly, Kapita Selekta Pendidikan Islam (Bandung: CV Pustaka 

Setia, 1999),  h. 101. 
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santri dilatih untuk mengatur dan bertanggung jawab atas keperluannya sendiri. 

Prinsip ini tidak bertentangan dengan prinsip kolektivitas, bahkan sebaliknya justru 

menjadi bagian dari padanya, karena mereka menghadapi nasib dan kesukaran yang 

sama. Maka jalan yang baik setiap individu mengatasi masalahnya ialah tolong-

menolong. Disisi lain, santri dituntut aktif dan ma mapu memilih yang sesuai dengan 

kebutuhannya. Keberanian mengambil sikap ini sangat menentukan kesuksesan 

seorang santri.  

Lembaga pesantren adalah suatu wadah pendidikan tertua yang berlandaskan 

tentang nilai religius keislaman yang menjadi ikon di bumi nusantara ini, dari dulu 

hingga saat ini masih menjadi suatu simbol dalam kemajuannya dan 

perkembangannya di dalam menguatkan pondasi nilai-nilai keislaman. Pesantren 

telah ikut andil dan mendapat pengakuan di mata dunia tentang peran dan fungsinya 

yang besar di dalam mengukirkan sebuah sejarah perjuangan bangsa Indonesia. 

Sehingga telah terbukti peninggalan-peninggalan membuahkan suatu hasil kiprahnya 

terhadap bumi nusantara. Terlihat di mata masyarakat mengandung nilai yang baik 

tentang pesona sebutannya namun jarang sekali menjalankan proses sesuai dengan 

pandangan keaslian pesantren itu sendiri. Namun didambakan keberadaanya, tetapi 

kemampuan pesonanya tidak bisa membetahkan penghuninya. Bahkan, pesantren 

terlihat asing di mata masyarakat awam dengan beralasan tidak menjaminkan 

kesuksesan di dunia hanya mementingkan akhirat.9 

Kecerdasan spiritual santri adalah suatu kecerdasan yang berhubung dengan 

Tuhan, pengembangan diri, orang lain, serta alam sekitar. Jika kecerdasan 

 
9Achmad Muchaddan Fahham, Pendiidikan Pesantren: Pola Pengasuhan, Pembentukan 

Karakter, dan Perlindungan h. 29. 
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spiritualnya dikembangkan maka santri akan menjadi seorang yang adil, jujur, penuh 

kasih sayang, mandiri dan memiliki sikap baik lainya. Sebab kecerdasan spiritual 

dapat membantu manusia dalam menyembuhkan dan membangun diri manusia secara 

utuh dengan selalu berfikir positif dalam menyikapi setiap kejadian yang dialaminya. 

Serta memberikan kemampuan kepada manusia untuk membedakan antara perbuatan 

baik dan jahat.10  

Berdasarkan pengertian di atas penulis dapat menyimpulkan bahwasanya 

kecerdasan spiritual merupakan potensi yang harus dimiliki oleh santri, karena 

pengaruhnya besar dalam kehidupan kelak di masa depan. Sungguh mengerikan jika 

santri tidak memiliki potensi secara spiritual, maka hawa nafsu akan menguasai 

dirinya dan akhirnya akan menghancurkan masa depan santriwati itu sendiri. Namun 

demikian, dengan pembuktian menyatakan bahwa pioneer atau pigur tanah air banyak 

terlahir dari kehidupan dunia pesantren. Pesantren lebih unggul dalam mencetak 

generasi estapet dan menjanjikan kemajuannya dimasa akan datang. 

Keluarga pesantren (terutama kiai ustadz dan ustadzah) sebagai instansi 

pendidikan informasi mempunyai tugas mengembangkan kepribadian anak dan 

mempersiapkan mereka menjadi anggota masyarakat yang baik. Pengasuhan dalam 

keluarga (Pesantren) akan sangat berpengaruh terhadap perkembangan kognisi, 

emosi, sikap, bahkan perkembangan keagamaanya (religiusitasnya) adapun proses 

perkembangan agama pada anak sangat ditentukan oleh pengasuhan anak. Anak yang 

dididik dalam keluarga yang berima melihat orang tua rukun dan damai serta penuh 

menjalankan ibadah kepada Allah swt., yang akan masuk dalam pribadi anak adalah 

 

10Iin Inayatussalamah, “Kecerdasan spiritual dalam Majelis Pesona Ilahi Ponorogo”, Jurnal 

Cendikia 13, no 2. (2015) : h. 197. 
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apa yang dialaminya itu, yakni ketenteraman hati, kedamaian dan kecintaan kepada 

Allah swt., sedangkan anak yang diasuh tanpa tanggung jawab moral yang tinggi dari 

orang tua akan banyak mengalami kesulitan bahkan cenderung berperilaku agresif 

seperti merusak, melanggar peraturan, dan perilaku lain yang dapat merugikan 

dirinya sendiri dan orang lain.11  

Maka orang tua dan masyarakat pada umumnya lebih memilih untuk 

mendidik anaknya ke pesantren diserahkan kepada kiai, ustaz dan ustazah sebagai 

tempat kepercayaan mereka d engan sudut pandang yang sama dalam menggali ilmu 

agama dan senantiasa mengamanhkan anak-anaknya. Peran dan  tanggung jawab kiai 

untuk membentuk akhlak dan pribadi yang baik dan para pengasuh lainnya sangat 

mempengaruhi kepada santri-santrinya.12  

Pendidikan dan tanggung jawab yang diaplikasikan kepada anak sering 

disebut pola asuh dalam pendidikan pada anak. Sebagai peletak dasar pendidikan pola 

asuh orang tua (kiai, ustaz dan ustazah) sangat berperan terhadap perkembangan anak 

sesuai dengan dasar-dasar yang dimilikinya. Seseorang pengasuh tidak hanya sebatas 

mengasuh di pondok saja tapi cakupan sangatlah luas. 

Dalam menumbuhkan sisi religius dalam diri santriwati, perkembangan 

kecerdasan spiritual merupakan hal yang penting. Perkembangan kecerdasan spiritual 

santriwati bergantung pada lingkungan pesantren. Misalnya ada seorang santriwati 

yang membawa kebiasan buruk dari rumah dengan cara menganggu temanya. Hal ini 

merupakan lingkungan yang kurang baik bagi anak. Karena perbuatan tersebut akan 

meresap dalam jiwa santriwati dan besar kemungkinana santriwati lainnya akan 

 

11Hasan Ahmad Said, “Meneguh kembali tradisi pesantren di nusantara”, Summer 9, no. 2 

(2011);  h. 178.   

12Hasan Ahmad Said, Meneguhkan Kembali Tradisi Pesantran di Nusantara, h.179-180. 
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meniru hal tersebut, karena proses belajar anak dari lingkunganya adalah dengan 

meniru apa yang telah dilihatnya. Maka dari itu Pembina asrama sangat berperan 

dalam pembetukan karakter santriwati di Pesantren Modern Putri IMMIM. Sebab 

dampaknya akan berpengaruh kepada anak-anak usia muda atau remaja, karena 

mereka sedang mencari jati diri dan pengakuan atas eksistensinya sesuai dengan 

perkembangan dan dinamikanya.13 Salah satu lembaga pendidikan yang 

mengupayakan terealisasikannya tujuan pendidikan dalam meningkatkan kecerdasan 

spiritual yaitu pesantren. Pesantren merupakan sistem pendidikan tertua dari lembaga 

pendidikan yang pernah muncul di Indonesia.   

Pondok Pesantren Modern Putri IMMIM  adalah pesantren yang telah 

menumbuh kembangkan sprit ke-Tuhanan, ketentraman jiwa serta energy bagi 

santriwatinya. Oleh karena itu salah satu upaya yang dilakukan dalam mencapai 

tujuan tersebut dengan mengadakan berbagai pembiasaan dalam segala bidang bagi 

seluruh santriwati secara rutin. 

 Berdasarkan observasi awal pada tanggal 29 januari 2022 yang dilakukan di 

Pondok Pesantren Modern Putri IMMIM peneliti melihat sebuah hal yang menarik 

dimana Pembina asrama menggunkan berbagai macam  pola asuh di antaranya pola 

asuh permisif, otoriter dan demokratis. 

Dari beberapa bentuk pola asuh tersebut disini peneliti  melihat pola asuh 

yang diberikan lebih dominana pada pola asuh demokratis pembina asrama terhadap 

santriwati dengan memberikan hafalan kosa kata, menasehati santriwati saat 

melakukan kesalahan, memberikan kebebasan kepada santriwati untuk memilih hal 

 

13Radhiya Bustan,  “Pengaruh Islam terhadap Kecerdasan spiritual pada Remaja yang tinggal 

di Lingkungan Pekerja seks Komersial Tanah Abang Jakarta Pusat”,  Jurnal Al-Azhar Indonesia Seri 

Humaniora, 2 no. 1 (2013), h. 54.   
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yang di inginkan namun harus dipertanggung jawabkan sendiri. Peneliti juga melihat  

bahwa masih banyak santriwati yang pengamalan agamanya belum mencerminkan 

ciri dari meningkatnya kecerdasan spiritual. Berdasarkan data yang dilihat peneliti 

terkait kecerdasan spiritual santriwati kebanyakn santriwati mampu bersikap jujur dan 

melaksanakan shalat tepat waktu namun disisi lain masih terdapat santriwati yang 

kurang memiliki keberanian untuk menyampaiakan pendapatnya (Malu-malu) juga 

masih terdapat santriwati yang menyakiti temanya.  dan uniknya lagi terdapat 

santriwati yang masih membawa kebiasaan kebiasaanya dari rumah ke pesantren 

sehingga membuat peneliti menjadi lebih penasaran mengenai pola asuh yang 

diterapkan Pembina asrama terhadap kecerdasan spiritual santriwati tersebut. 

 Berdasarkan hal itu tugas Pembina disini harus menekankan kemandirian 

terhadap para santriwatinya. Namaun  hal ini dapa dilihat dari perilaku santriwati 

pesantren modern putri IMMIM yang masih banyak melakukan pelanggaran yang 

mencerminkan kurangnya kesadran diri. Terlihat bahwa ada sebagian santriwati yang 

tidak menaati peraturan  dan kurang  berpartisipasi dalam kegiatan keagamaan yang 

ada di pondok. Terdapat santri yang tidak mengumpulkan hp, keluar tanpa izin, tidak 

mengikuti kegiatan shalat duha, pulang tanpa izin dengan pengasuh ataupun pengurus 

pondok pesantren, kembali ke pondok pesantren tidak tepat waktu setelah liburan.  

Santri tidak hanya di tuntut untuk hidup mandiri di pondok baik dari segi pola 

lingkungan makanan, maupun sistem kehidupan yang berbeda sebelumnya, tapi juga 

bisa mengontrolkan diri dalam dunia kedisiplinan sehingga akhirnya akan 

membentuk kepribadian tertentu dalam menjalani proses pendidikan di pesantren 

pada umumnya dan khusus pada pendidikan formal. Dengan adanya proses tersebut 
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maka muncullah suatu sistem atau peran bantuan orang tua (Ustadz dan Ustadzah) 

untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan yang di tuangkan ke dalam pola asuh. 

 Berdasarkan  latar belakang di atas, maka peneliti tertarik mengadakan 

penelitian dengan judul “Pengaruh  Pola Asuh Pembina Asrama Terhadap 

Kecerdasan Spiritual Santriwati di SMA Pesantren Modern Putri IMMIM 

Minasate’ne Pangkep”. 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka yang menjadi rumusan masalah 

dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana bentuk pola asuh Pembina asrama di SMA Pesantren Modern Putri 

IMMIM Minasate’ne Pangkep? 

2.  Bagaimana kecerdasan spiritual santriwati di SMA Pesantren Modern Putri 

IMMIM Minasate’ne Pangkep? 

3. Apakah terdapat pengaruh  pola asuh Pembina asrama terhadap kecerdasan 

spiritual santriwati di SMA Pesantren Modern Putri IMMIM Minasate’ne 

Pangkep? 

C. Hipotesis 

Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah 

penelitian, di mana rumusan masalah penelitian telah dinyatakan dalam bentuk 

kalimat pertanyaan. Dikatakan sementara karena jawaban yang diberikan baru 

berdasarkan pada teori yang relevan, belum didasarkan pada fakta-fakta empiris yang 

diperoleh melalui pengumpulan data. Hipotesis juga dapat dinyatakan sebagai 
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jawaban teoritis terhadap rumusan masalah penelitian, belum jawaban yang 

empirik.14 

Berdasarkan tinjauan teoritis yang telah dibahas sebelumnya maka hipotesis 

dalam penelitian ini adalah terdapat pengaruh pola asuh pembina asrama terhadap 

kecerdasan spiritual santrriwati di SMA Pesantren Modern Putri IMMIM 

Minasate’ne Pangkep. 

D. Definisi Operasional Variabel 

Definisi operasional diperlakukan untuk menghindari terjadinya kekeliruan 

penafsiran pembaca terhadap variabel-variabel dalam judul pengaruh  pola asuh 

Pembina asrama terhadap kecerdasan spiritual santriwati di SMA Pesantren modern 

putri IMMIM Minasate’ne Pangkep.  

1. Pola Asuh Pembina Asrama (X)  

Pola asuh Pembina asrama yang dimaksud disini adalah (1)Pola asuh 

permisisf ditandai dengan cara orang tua mendidik anak yang cenderung bebas, ia 

diberi kelonggran seluas-luasnya untuk melakukan apa saja yang dikehendaki, (2) 

Pola asuh otoriter ditandai dengan cara mengasuh anak dengan aturan-aturan yang 

ketat, seringkali memaksa anak untuk berperilaku seperti dirinya , (3) Pola asuh 

Demokratis  ditandai dengan adanya pengakuan orang tua terhadap kemampuan anak, 

anak diberi kesempatan untuk tidak selalu bergantung pada orang tua. yang ditempuh 

oleh seorang Pembina asrama  yang bertugas memelihara, melindungi, mengajar dan 

membimbing selama santriwati berada dilingkungan pondok pesantren, baik ruang 

kelas maupun asrama. Unsur utama dalam pembinaan ini dalah tauladan yang baik 

 

14Sugiyono, Metodologi Penelitian Kombinasi (Cet. XIII; Bandung: Alfabeta, 2012), h. 99. 
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dari Pembina. Para Pembina, baik dari para ustadz maupun dari pengurus organisasi 

santri harus memberikan contoh yang baik kepada seluruh santri.  

2.  Kecerdasan Spiritual (Y) 

Kecerdasan spiritual yang dimaksud dalam penelitian ini adalah kecerdasan 

yang berkenaan dengan hati kepedulian antara sesame manusia, makhluk lain, dan 

alam sekitar berdasarkan keyakinan akan adanya Tuhan yang Maha Esa. Adapun 

indicator kecerdasan spiritual yaitu : 1) Kemampuan santriwati untuk bersikap jujur 

meliputi mampu bersikap jujur pada diri sendiri orang lain baik perkataan maupun 

perbuatan, serta jujur terhadap Allah, 2) Kemampuan bersikap amanah yaitu mampu 

melaksanakan dan menjaudi larangan Allah, menjaga amanah orang lain, dan 

menjaga dirinya, 3) Kemapuan untuk menyampaikan ajaran Islam (tabliq) yaitu 

memiliki nilai positif dalam hidup dan keberanian untuk menyampaikan kebenaran, 

dan 4) cerdas (Fatanah) yang meliputi yaitu memiliki sifat enggan untuk menyakiti 

orang lain, tidak merugikan orang lain, dan tidak mempunyai keinginana untuk 

melakukan hal-hal yang tidak bermanfaat. 

E. Kajian Pustaka 

Penelitian yang dilakukan oleh Novrita Dwi Kurnia, dkk dengan judul 

“Pengaruh Pola Asuh Orang Tua terhadap Kecerdasan spiritual Siswa SMP 

Muhammadiyah 4 Palembang”. Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat 

pengaruh yang signifikan antara pola asuh orang tua dan kecerdasan spiritual. Kedua 

variabel tersebut saling mempengaruhi satu sama lainnya. Hal tersebut terbukti dari 

hasil analisis statistik menggunakan uji regresi linear sederhana yang menunjukkan 

bahwa korelasi pola asuh orang tua dengan kecerdasan spiritual diperoleh nilai 
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signifikansi.15 Perbedaan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah penelitian ini 

menerapkan pola asuh orang tua terhadap kecerdasan spiritual siswa sedangkan 

peneliti menerapkan pola asuh Pembina asrama terhadap kecerdasan spiritual 

santiwati. 

Penelitian yang dilakukan oleh Nasiruddi Albani dan Benny Prasetiya, dengan 

judul “Pengaruh Pola Asuh Islami dan Pembiasaan Tilawah terhadap Kecerdasan 

spiritual”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat pengaruh positif dan 

signifikan antrara pola asuh Islami dan pembiasaan tilawah secara bersama-sama 

terhadap kecerdasan spiritual pada siswa SMP Muhammadiyah 1, SMP IT Pertama 

dan SMP IT Pelita Kota Probolinggo. Hal ini dibuktikan dengan nilai R hitung 

sebesar 0,504 dan nilai sebesar 0,004 artinya ada pengaruh antara pola asuh Islami 

dan pembiasaan ti;awah terhadap kecerdasan spiritual.16. Perbedaan penelitian ini 

dengan penelitian penulis adalah, penelitian ini membahas tentang pengaruh pola 

asuh Islami dan pembahasan tilawah terhadap kecerdasan spiritual santriwati 

sedangkan penelitian penulis membahas tentang  pola asuh Pembina asrama terhadap 

kecerdasan spiritual. 

Penelitian yang dilakukan oleh Triana Asmaul dkk dengan judul “Peranan 

Kecerdasan spiritual terhadap Regulasi Diri dalam Belajar pada Santriwati di SMP 

Darul Hijrah Puteri Martapura”. Hasil penelitian ini menunjukan adanya hubungan 

positif antara kecerdasan spiritual terhadap regulasi diri dalam belajar pada santriwati 

di SMP Darul Hijrah Puteri Martapura. Hal ini didasarkan pada nilai persamaan 

 

15Novrita Dwi Kurnia, dkk, “Pengaruh Pola Asuh Orang Tua terhadap Kecerdasan spiritual 

Siswa SMP Muhammadiyah 4 Palembang”, Jurnal Bhineka Tunggal Ika 4, no 1. (2017), h. 58.  

16Nasiruddin Albani dan Prasetiya, “Pengaruh Pola Asuh Islami dan Pembiasaan Tilawah 

terhadap Kecerdasan spiritual” Internasional Conference on Mortality (InComara) 1, no.1 (2020), h. 

83. 
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regresi antara kecerdasan spiritual terhadap regulasi diri dalam belajar. Hal ini berarti 

semakin tinggi kecerdasan spiritual maka akan semakin tinggi regulasi dalam 

belajar.17. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah, penelitian ini 

membahas tentang kecerdasan spiritual dalam rugulasi diri dalam belajar santriwati di 

SMP Darul Hijrah Puteri Martapura sedangkan peneliti membahas tentang pola asuh 

Pembina asrama terhadap kecerdasan spiritual santriwati di SMA Pesantren Modern 

Putri IMMIM Minasate’ne Pangkep. 

Penelitian yang dilakukan oleh Rizal Fathurrohman dengan judul “ Pengaruh 

Kecerdasan spiritual terhadap Disiplin Belajar Santri di Madrasah Diniyyah”. Hasil 

penelitian apabila dilihat secara stimulant, maka hipotesis yang menyebutkan adanya 

pengaruh antara kecerdasan spiritual dengan disiplin belajar santri Madrasah 

Diniyyah 4 Al Munawwir Krapayak, Yogyakarta dapat dibuktikan melalui nilai Prob. 

F stst 0,000 yang dibawah alfa 0,05, maka dengan cara simultan (bersama-sama) 

kecerdasan spiritual mempunyai pengaruh terhadap disiplin belajar santri di 

Madrasah Dinayah Al Munawwir Krapyak, Yogyakarta.18. Perbedaan penelitian ini 

dengan penelitian penulis adalah penelitian ini membahas tentang kecerdasan 

spiritual terhadap disiplin belajar santri di Madrasah Diniyah sedangkan penelitian 

penulis membahas tentang kecerdasan spiritual santriwati di pesantren model putri 

immim terkait dengan pola asuh Pembina asrama. 

Penelitian yang dilakukan oleh Ahmad Zain dan Bachtiar Rezky Habibie 

dengan judul “Pengaruh Kecerdasan spiritual dan Lingkungan Sosial terhadap 

 

17Triana Asmaul Husna dkk, “Peranan Kecerdasan spiritual terhadap Regulasi Diri dalam 

Belajar pada Santriwati di SMP Darul Hijrah Puteri Martapura”, Jurnal Ecopxy 5, no. 1 (2018), h. 53. 

18Rizal Fathurrohman Ibrahim, “Pengaruh Kecerdasan spiritual terhadap Disiplin Belajar 

Santri di Madrasah Diniyyah”, Jurnal Manajemen Pendidikan Islam 7, no. 2. (2021), h. 116.  



16 

 

 

 

Prestasi Tahfidz Al-Qur’an Santri Ponpes Al-Qur’aniyyah Pondok Aren Banten”. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat pengaruh positif yang signifikan antara 

spiritual terhadap prestasi tahfidz al-Qur’an santri program tahfidz Al-Qur’an Ponpes 

Al-Qur’aniyyah yang ditunjukkan dengan nilai signifikan. Yang berarti bahwa 

kecerdasan spiritual akan mempengaruhi peningkatan prestasi tahfidz al-Qur’an.19. 

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah penelitian ini berkaitan 

tentang kecerdasan spiritual terhadap prestasi al-Qur’an santri program tahfidz 

sedangkan penelitian penulis adalah berkauitan tentang pengaruh pola asuh Pembina 

asrama terhadap kecerdasan spiritual santriwati. 

Penelitian yang dilakukan oleh Sari Hadijah dan Dede Supendi, dengan judul 

“Pengaruh Aktivitas Menghafal Al-Qur;an terhadap Kecerdasan spiritual Peserta 

Didik Kelas X  di MA Al-Huda Jatiluhur”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa nilai 

hitung masing-masing bahan uji memiliki probalitas yang signifikan 

denganmenggunakan tariff nyata 0.05. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa 

hipotesis yang diajukan terdapat pengaruh anatar aktivitas menghafal Al-Qur’an 

terhadap kecerdasan spiritual peserta didik.20. Perbedaan penelitian ini dengan 

penelitian penulis adalah penelitian ini membahas tentang pengaruh aktivitas 

menghafal al-Qur’an terhadap kecerdasan spiritual sedangkan penelitian penulis 

berkaitan tentang pengaruh bentuk  pola asuh Pembina asrama terhadap kecerdasan 

spiritual santriwati di SMA Pesantren Modern Putri IMMIM Minasate’ne Pangkep. 

 

19Ahmad Zain Sarnoto dan Bachtiar Rezky Habibie, “Pengaruh Kecerdasan spiritual dan 

Lingkungan Sosial terhadap Prestasi Tahfidz Al-Qur’an Santri Ponpes Al-Qur’aniyyah Pondok Aren 

Banten”, Pengaruh Gaya Komunikasi 9, no. 1. (2021), h. 9. 

20Sari Hadija h dan Dede Supendi, “Pengaruh Aktivitas Menghafal Al-Qur’an Terhadap 

Kecerdasan spiritual Peserta Didik Kelas X di MA Al-Huda Jatiluhur”, Pedagogie 2, no. 2. (2021), h. 

91. 
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F. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

Penelitian ini pada dasarnya bertujuan untuk mendeskripsikan jawaban atas 

pertanyaan-pertanyaan yang dikemukakan pada  rumusan masalah. Tujuan penelitian 

ini dirumuskan sebagai berikut: 

1. Tujuan Penelitian  

Penelitian ini pada dasarnya bertujuan untuk mendeksripsikan jawaban atas 

pertanyaan-pertanyaan yang dikemukakan pada rumusan masalah. Tujuan penelitian 

ini dirumuskan sebagai berikut: 

a. Untuk mengetahui gambaran pengaruh bentuk pola asuh Pembina asrama di SMA 

Pesantren Modern Putri IMMIM Minasate’ne Pangkep. 

b. Untuk mengetahui gambaran kecerdasan spiritual santriwati di SMA Pesantren 

Modern Putri IMMIM Minasate’ne Pangkep. 

c. Untuk mengetahui gambaran berapa besar pengaruh bentuk  pola asuh Pembina 

asrama terhap kecerdasan spiritual santriwati di SMA Pesantren Modern Putri 

IMMIM Minasate’ne Pangkep. 

2. Kegunaan Penelitian 

Setelah mengetahui tujuan dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan 

kegunaan yang bermanfaat, adapun kegunaan dari penelitian ini adalah sebagai 

berikut: 

a. Kegunaan Ilmiah 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi motivasi dan inspirasi yang 

baik terhadap, Pondok pesantren dan Pembina asrama dalam rangka memberikan 

pengasuhan terhadap santriwati dengan cara mengaktualisasikan pola asuh Pembina 

asrama terhadap kecerdasan spiritual santriwati di pondok pesantren. 
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b. Kegunaan Praktis 

 Dengan adanya karya ini penulis mengharapkan mampu memberikan 

informasi dan manfaat bagi diri sendiri dan orang lain dari penjelasan-penjelasan dari 

karya tersebut. 
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BAB II 

TINJAUAN TEORETIS 

A.  Pola Asuh Pembina Asrama 

1. Pengertian Pola Asuh  

Pola asuh berasal dari kata pola dan asuh. Menurut Kamus Besar Bahasa 

Indonesia (KBBI), pola berarti corak, model, sistem, cara kerja, bentuk (struktur) 

yang tetap. Sedangkan kata asuh mempunyai arti menjaga ( merawat dan mendidik), 

membimbing (membantu, melatih dan sebagainya), dan memimpin (mengepalai dan 

menyelenggarakan suatu badan atau lembaga. 

Menurut bukunya Mansur, pola asuh adalah suatu cara terbaik yang dapat 

ditempuh oleh pendidik sebagai wujud dari rasa tanggung jawab kepada anak.1 

Sedangkan Kohn  berpendapat bahwa pola asuh merupakan sikap orang tua dalam 

berinterksi dengan anak-anaknya.  Sikap orang tua ini meliputi cara orang tua 

memberikan aturan-aturan, hadiah maupun hukuman, cara orang tua menunjukan 

otoritasnya, dan cara orang tua memberikan perhatian serta tanggapan terhadap 

anaknya.2 

Berdasarkan  pengertian di atas penulis dapat menyimpulkan bahwa sanya 

pola asuh adalah cara yang digunakan dalam mencoba berbagai starategi untuk 

mendorong anak mencapai tujuan yang diinginkan. Tujuan tersebut antara lain 

pengetahuan, nilai, moral, standar perilaku yang harus dimiliki anak bila dewasa 

nanti. Sebab kita bisa melihat anak-anak zaman sekarang kebanyakan dari mereka 

 

1Mansur, Pendidikan Anak Usia Dini dalam Islam (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2005), h. 

352. 

2Muallifah, Psycho Islamic Smart Parenting (Jogjakarta: Diva Press, 2009), h.  42-43. 
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tergiur oleh pergaulan yang bebas dan tidak mementingkan masa depan yang akan 

datang karna kurangnya control dari orang-orang terdekat sehingga menyebabkan 

generasi muda pada zaman sekarang ini kurang ber etika. Padahal zaman sekarang ini 

kita membutuhkan generasi mudah yang cerdas sehat berakhlak mulia dan tangguh. 

Nasihat orang tua pada anak dalam al-Qur’a banyak ditemukan dalam surat 

lukman. Lukman Al- Hakim adalah sosok teladan dalam mendidik anak. Keteladanan 

Luqman Al-Hakim dalam mendidik anak ini telah diabadikan dalam al-Qur’an agar 

menjadi contoh dan pedoman bagi umat sesudahnya dalam mendidik. Tersebut dalam 

QS. Luqman/31: 14, yaitu: 

Terjemahnya:  

Dan kami perintahkan kepada manusia (berbuat baik), kepada dua orang ibu-
bapaknya; ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-
tambah, dan menyapihnya dalam dua tahun. Bersyukurlah kepadaku dan 
kepada dua orang ibu bapakmu, hanya kepadakulah kembalimu.3 

Adapun isi kandungan surah Lukman tersebut menurut Al-Biqai, ayat 14 

adalah: Lukman menyatakan kepada anaknya sebagai nasihat kepadanya, padahal 

kami telah mewasiatkan anaknya dengan wasiat itu seperti apa yang dinasihatkannya 

menyangkut hak kami. Di ayat 14 tidak menyebutkan jasa bapak, tetapi lebih 

menekankan jasa ibu, ini disebabkan karena ibu berpotensi untuk tidak dihiraukan 

oleh anak karena kelemahan ibu berbeda dengan bapak. Di sisi lain, “peranan bapak” 

dalam konteks kelahiran anak lebih ringan dibanding peranan ibu. Setelah 

pembuahan, semua proses kelahiran anak lebih ringan disbanding dengan peranan 

ibu.  

 

3Kementerian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahan (Surabaya: Nur Ilmi, 2017), h. 412. 
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Setelah pembuahan, semua proses kelahiran anak dipikul sendirian oleh ibu. 

Bukan hanya sampai masa kelahirannya, tetapi berlanjut dengan penyusuan, bahkan 

lebih dari itu. Memang ayah pun bertanggungjawab menyiapkan dan membantu ibu 

agar beban yang dipikulnya tidak terlalu berat, tetapi ini tidak langsung menyentuh 

anak, berbeda dengan peranan ibu. Maka dari itu sama halnya di pondok pesantren 

yang penulis jadikan lokasi penelituan yang letaknya di pondok pesantren modern 

putri immim di mana pengasuh santriwati di pesantren tersebut adalah ustazah-

ustazah sekaligus pengajar di pesantren tersebut.  

2. Macam-macam  Pola Asuh Pembina Asrama  

Mengacu pada model dan teori pola asuh Pembina asrama tidak jauh beda 

dengan pola asuh orang tua. Terdapat beberapa teori dan model secara sfesifik yang 

dijadikan acuan dalam melakukan pengasuhan terhadap santriwati. Adapun pola asuh 

yang ditetapkan Pembina asrama terhadap santrinya dapat digolongkan menjadi 

beberapa tipe sebagai berikut: 

a. Pola asuh permisif (pola asuh pemanja) 

Pola asuh permisif berasal dari bahasa inggris yang berarti permissive serba 

membolehkan, suka mengizinkan. Sejalan dengan arti dan katanya yang merupakan 

sikap dan pandangan yang membolehkan dan mengizinkan segala-galanya. Adapun 

pola asuh permisif adalah dimana pengawasan yang diberikan sangat longgar, 

Pembina memberikan kesempatan pada santriwati untuk melakukan tindakan tanpa 

pengawasan yang cukup. Santri diberi kesempatan yang bertanggung jawab, artinya 

apa yang dilakukan oleh santriwati tetap harus dibawah pengawasan pembina dan 

dapat dipertanggung jawabkan secara moral. Santri diberi kepercayaan dan dilatih 



22 
 

 
 

untuk mempertangggung jawabkan segala tindakanya.4 Menurut Andi Yudha 

Asfandiyar pola asuh ini suatu pola asuh yang serba memanjakan anak semua 

keinginanya di turuti sehingga akan menimbulkan perilaku anak tidak bisa mandiri 

dan menjadi jiwa yang lemah fisik spiritual seketika tidak bersama orang tua.5  

Dari beberapa penjelasan di atas penulis dapat menyimpulkan bahwasanya 

dalam mendiidik anak hindari pola asuh memanjakan, semena mena memberikan 

kebebasan terhadap anak sebab akan memberikan dampak negative seperti contohnya 

kurangnya sifat mandiri terhadap anak tersebut, kurang percaya diri terhadap dirinya 

sendiri dan sangat bergantung kepada orang lain. 

Menurut Imam Hambali dalam jurnal pendidikan faktor yang mempengaruhi 

pola asuh permisif adalah kurangnya tatanan terhadap nilai-nilai agama sehingga 

tidak bisa mengontrol emosional yang dihadapi keluarga itu sendiri, sering datang 

masalah-masalah yang tidak bisa di selesaikan, maka berakibat kepada keluarga yang 

negative, suasana tegang dan tidak harmonis. Adapun yang termasuk pola asuh 

permisif adalah sebagai berikut: 

1. Membiarkan anak bertindak sendiri tanpa memonitor dan membimbingnya. 

2. Mendidik anak acuh tak acuh, bersikap pasif dan 

3. Mengutamakn kebutuhan material saja 

4. Memberikan apa saja yang dibutuhkan anak (terlalu memberikan kebebasan 

untuk mengatur diri sendiri tanpa ada peraturan-peraturan dan norma-norma 

yang digariskan orang tua) 

 

4Achmad Muchaddalam Fahham, Pendidikan Pesantren: Pola Pengasuhan, Pembentukan 

Karakter, dan Perlindungan Anak (Jakarta: P3DI Setjen DPR RI dan Azza Grafika, 2015), h. 34. 

5Andi Yudha Asfandiyar, Creative Parenting Today, Cara Praktis Memicu dan Memacu 

Kreativitas anak melalui Pola Asuh Kreatif, ( Bandung: PT Mizan Pustaka, 2012), h.19. 
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5. Kurang sekali keakraban dan hubungan hangat dalam keluarga.6  

Dengan merujuk beberapa pengertian di atas maka dapat disimpulkan dalam 

mendidik dan mengasuh anak sering kali orang berpandangan bahwa anaklah yang 

harus dibina dan dikembangkan. Anak menjadi objek utama bahwa pola asuh orang 

tua adalah keseluruhan interaksi antara orang tua dengan anak meliputi cara orang tua 

dalam memberikan aturan, hukuman, kasih sayang serta memberikan perhatian 

kepada anak dalam mendidik, merawat, dan membimbing anak agar  menjadi pribadi 

yang baik dalam berperilaku atau bertindak. 

Dasar pengasuhan anak di antaranya terdapat dalam QS. Thaaha/20: 132 

yaitu: 

Terjemahnya:  

Dan perintahkanlah kepada keluargamu mendirikan Shalat dan bersabarlah 
kamu dalam mengerjakanya. Kami tidak meminta rezeki kepadamu, kami lah 
yang memberi rezeki kepadamu. Dan akibat (yang baik) itu adalah bagi orang 
yang bertakwa.7 

 Dari ayat di atas menjelaskan, bahwa Allah memerintahkan bagi orang-orang 

yang beriman bagi orang tua dan anak mempunyai kewajiban dan tugasnya masing-

masing, orang tua bertugas untuk mendidik dan mengajarkan anak-anaknya kepada 

kebaikan dan berperilaku sesuai dengan perintah agama serta memerintahkan anak 

untuk selalu mendirikan shalat,a agar anak terbiasa dalam melakukan kebaikan yang 

berdampak kepada kepribadian anak.  

 

6Zahara Idris dan Lisna Jamal, Pengantar Pendidikan (Cet. 2; Jakarta: Gramedia widiasarana, 

2014), h. 89-90. 

7Kementerian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahan (Surabaya: Nur Ilmi, 2017), h. 321. 
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 Dari penjelasan di atas tentang memerintahkan anak untuk melaksanakan salat 

merupakan kewajiban orang tua dalam mendidik anak bukan berarti anak harus di 

paksakan ataupun dimanjakan namun diberikan arahan perlahan secara lemah lembut 

dan penuh kasih sayang dalam menyampaikan hal tersebut sebab salat merupakan 

suatu kewajiaban yang harus untuk dilaksankan. Sama halnya di pondok pesantren, 

Pembina asrama mengarahkan dan memerintahkan dengan penuh kelembutan tanpa 

melukai hati santriwati, mengelus kepalanya dan memberikan nasihat tentang 

pentingnya shalat bagi umat Islam.  

Efek pola asuh permisif akan menjadikan anak berperilaku liar tanpa kontrol, 

masa bodoh, anak bebas bertindak semaunya, komunikasi jarang terjadi, anak akan 

tidak patuh dan menentang aturan, kurang percaya diri, kontrol diri kurang, 

cenderung agresif, impulsive dan tidak mempunyai tujuan. Demikian juga menjadi 

penyebab anak kurang matang, penuh ketergantungan dan tidak bahagia, 

berkepribadian kacau, selalu curiga pada orang lain, dan sulit untuk diajak kerja 

sama, tidak memiliki rasa simpati pada orang tua, emosi tidak stabil, selalu diliputi 

perasaan tidak puas.8  

b. Pola asuh otoriter 

Pola asuh otoriter adalah pola asuh yang ditandai dengan cara mengasuh 

santrinya dengan aturan-aturan ketat, seringkali memaksa anak untuk berperilaku 

seperti dirinya, kebebasan untuk bertindak atas nama diri sendiri dibatasi.9 Pola ini 

akan membuat perasaan anak terpukul dikarenakan mendapat suatu pengekangan dan 

 

8Kholifah, Pengaruh Pola Asuh Orang tua terhadap Kecerdasan Emosional AUD TK 

Muslimat NU 1 Tuban” Jurnal Pendidikan Anak 7,no. 1. (018)  h.65.  

9Mansur, Pendiidikan Anak Usia Dini Dalam Islam (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2005), h. 

350. 
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sikap monontonterhadap anak, kekerasan selalu dilakukan tanpa memandang 

perasaan anak itu sendiri. Sehingga senantiasa biasa berakibat patal sakit mental yang 

diembankan oleh mereka. Pola asuh otoriter cenderung membatasi perilaku kasih 

saying, sentuhan dan kelekatan emosi orang tua anak sehingga antara orang tua dan 

anak seakan memiliki didinding pembatasan yang memisahkan orang tua dan anak. 

Menurut Baumrind pola asuh otoriter biasanya orang tua yang membatasi dan 

menghukum dan menuntut anak untuk mengikuti perintah-perintah orang tua dan 

menghormati pekerjaan dan usaha orang tua. Pola asuh otoriter menetapkan batas-

batas yang tegas dan tidak memberikan peluang besar kepada anak-anak untuk 

berbicara. Sedangkan menurut Danyo dikutip dari penelitian bahwa pola asuh otoriter 

menekankan pada segala aturan orang tua harus ditaati oleh anak. Orang tua 

mengontrol semua perilau anak dan anak tidak dapat membantah apa yang diinginkan 

orang tuanya.10 

Sikap otoriter menekankan pada usaha pengendalian, dalam arti setiap 

tindakan anak  ditunjukan untuk mengendalikan kemauan dan inisiatif yang timbul 

secra spontan pada anak, terutama yang bertentangan dengan nilai-nilai yang dianut 

orang tua, termasuk yang bertentangan dengan harapan, pendapat keinginan dan 

peraturan-peraturan yang dibuat oleh orang tua. Penerapan pola sikap otoriter orang 

tua terhadap anak, dapat mempengaruhi proses pendidikan anak terutama dalam 

pembentukan kepribadianya. Prof. Dr. Utami Munandar mengemukakan bahwa, 

“sikap orang tua yang otoriter paling tidak menunjang perkembangan kemandirian 

 

10Rika Tri Arini , “Hubungan Antara Persepsi Terhadap Pola Asuh Orang Tua Otoriter dan 

Agresivitas pada Remaja”, Jurnal Psikologi 7, no. 1. (2014),h. 6. 
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dan tanggung jawab social. Anak menjadi patuh, sopan, rajin mengerjakan pekerjaan 

sekolah, tetapi kurang bebas dan kurang percaya diri.11  

Berdasarkan pengertian yang disampaikan oleh para ahli di atas dapat 

disimpulkan bahwa pola asuh otoriter bertujuan untuk memberikan edukasi, 

memberikan bimbingan, control, dan disiplin. Selain itu hal tersebut menunjukan 

bahwasanya pola asuh jenis otoriter memiliki beberapa tingkatan yang akan 

mengarahkan anak kepada hal yang positif atau kearah yang negatif. 

Menurut Diana Baumrid orang tua yang menerapkan pola asuh otoriter 

mempunyai ciri-ciri sebagai berukut: 

1. Orang tua berupaya untuk membentuk, mengonytol dan mengevaluasi sikap 

dan tingkah laku anaknya secara mutlak sesuai dengan aturan orang tua. 

2. Orang tua menerapkan kepatuhan kepada nilai-nilai yang terbaik menuntut 

perintah, bekerja dan menjaga tradisi. 

3. Orang tua senang memberi tekanan secara verbal dan kurang memperhatikan 

masalah saling menerima dan memberi diantara orang tua dan anak. 

4. Orang tua menekankan kebebasan (independent) atau kemandirian (otonomi) 

secara individual kepada anak.12 

 Ciri lain menurut Hurlock,  pola asuh otoriter memiliki ciri sebagai berikut: 

1. Orang tua menentukan apa yang perlu dilakukan oleh anak tanpa memberikan 

penjelasan dan alas an. 

 

11Utami Munadir, Hubungan Istri, Suami, dan Anak dalam Keluarga (Jakarta: Pustaka 

Antara,1992), h. 127. 

12Rika Tri Arini , “Hubungan Antara Persepsi Terhadap Pola Asuh Orang Tua Otoriter dan 

Agresivitas pada Remaja” h. 8. 
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2. Apabila melanggar ketentuan orang tua, maka anak tidak diberikan kesempatan 

untuk menjelaskan sebelum diberikan hukuman. 

3.  Pada umumnya hukuman berbentuk badan. Orang tua tidak atau jarang 

memberikan hadiah baik bentuk kata-kata atau bentuk lain, apabila anak 

berbuat sesuai dengan harapan orang tua. 

Sedangkan Wong mengkategorikan ciri-ciri orang tua yang menerapkan pola 

asuh otoriter sebagai berikut. 

1. Kaku dan tegas 

2. Orang tua memaksakan anak-anak untuk patuh pada nilai-nilai mereka. 

3. Membatasi keputusan dari anak. 

4. Mengabaikan alas an-alasan yang tidak masuk akal dan anak tidak diberi 

kesempatan menjelaskan. 

5. Reward jarang diberikan 

6. Punisment selalu diberikan 

7. Suka menghukum secara fisik.  

Sedangkan dalam jurnal psikologi menjelaskan bahwa sikap otoriter orang tua 

akan berpengaruh pada profil perilaku anak. Perilaku anak yang mendapatkan 

pengasuhan otoriter cenderung bersikap mudah tersinggung, penakut pemurung tidak 

bahagia, mudah terpengaruh, mudah stress, tidak bersahabat, bersikap masa bodoh. 

Menerapkan aturan kaku, kurang memperhatikan kesejahteraan anak maka akan 

berakibat menjadi agresif.13 Berdasarkan  penjelasan tersebut, maka penulis dapat 

menyimpulkan bahwa sanya pola asuh otoriter pada anak akan memberikan dampak 

 

13Nur Istiqomah Hidayati, “ Pola Asuh Otoriter Orang Tua, Kecerdasan Emosi, dan 

Kemandirian Anak SD” Jurnal Psikologi Indonesia 2, no.1. (2017) : h.1-8. 
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yang sangat negatif jika orang tua terus menerus melakukan pengekangan pada anak 

maka dari itu, orang tua harus bijaksana dalam mendidik anak, sebab anak adalah 

generasi penerus bangsa dan pemegang tongkat estefet bagi berlangsungnya 

kehidupan yang akan datang. 

Efek orang tua yang otoriter pada umumnya membentuk perilaku anak yang 

bingung, mudah tersinggung, dengan ciri-ciri antara lain takut, gelisah agresif dan 

suka menyendiri, murung dan sedih. Anak-anak bersikap tidak simpatik, tidak puas, 

mudah curiga, kurang inisiatif mudah gugup tagu-ragu, suka membangkang, suka 

menentang kewibawaan orang tua, kemungkinan menjadi penakut atau terlalu 

menurut.14 Pengasuhan pondok pesantren merupakan pembinaan dan pengembangan 

kepribadian serta penguasaan ilmu yang dilakukan melalui pengalaman sehari-hari 

dan dipengaruhi sumber belajar yang ada di pondok pesantren, terutama dari 

pengasuh. Santri memiliki keteladanan karena kebiasaan yang diajarkan pengasuh 

kepada santri. Pembinaan dan pendidikan di dalam pondok pesantren begitu penting, 

sebab pengalaman pada masa remaja awal akan membentuk pola piker santriwati. 

Untuk itu, pondok pesantren secara langsung atau tidak langsung turut mempengaruhi 

karakter santri. 

c. Pola Asuh Demokratis  

Pola asuh demokratis adalah pola asuh yang ditandai dengan pengakuan 

Pembina terhadap kemampuan santrinya, dan kemudian anak diberi kesempatan 

untuk tidak selalu tergantung kepada pembinanya. Dalam pola asuh seperti ini 

 

14Kholifah Pengaruh Pola Asuh Orang Tua h.64.  
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Pembina memberi sedikit kepada anak untuk memilih apa yang dikehendaki dan apa 

yang diinginkan yang terbaik bagi dirinya.15 

Pola asuh demokratis merupakan pola asuh yang responsif dan memberikan 

perhatian penuh dan tanpa mengekang kebebasan pada anak. Dalam pola asuh 

demokratis ini orang tua bersikap fleksibel, responsive. Orang tua melakukan 

pengawasan dan tuntunan, tetapi jugan hangat, rasional, dan mau berkomunikasi. 

Anak diberi kebebasan, tetapi dalam peraturan yang mempunyai acuan. Batas-batasan 

tentang disip;in anak dijelaskan, boleh ditanyakan, dan dapat dirundingkan. 

Pola asuh demokratis adalah orang tua mengakui kemampuan anak-anaknya 

dan kemudian anak diberi kesempatan untuk tidak selalu bergantung kepada orang 

tua. Sharpie menjelaskan bahwa pola asuh demokratis menjadikan anak tidak 

bergantung dan tidak berperilaku kekanak-kanakan, mendorong anak untuk 

berprestasi, anak menjadi percaya diri, mandiri, imajinatif, mudah beradaptasi dan 

disukai banyak orang. 

Pola Asuh Demokratis merupakan pola asuh yang memprioritaskan 

kepentingan anak dan bersikap rasional, ciri-ciri pola asuh demokratis adalah: 

1. Anak diberi kesempatan untuk mandiri dan mengembangkan kontrol internal. 

2. Anak diakui sebagai pribadi oleh orang tua dan turut dulibatkan dalam 

pengambilan keputusan. 

3. Menetapkan peraturan serta mengatur kehidupan anak  

4. Memprioritaskan kepentingan anak dan tidak lagi mengendalikan mereka. 

5. Bersikap realistis terhadap kemampuan anak tidak menginginkan yang 

berlebihan dari kemampuan anak. 

 

15Mansur, Pendidikan Anak Usia Dini dalam Islam 355-356 
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6. Memberikan kebebasan kepada anak untuk memilih dan melakukan suatu 

tindakan  

7. Pendekatan terhadap anak bersifat hangat. Pola asuh demokratis menjadikan 

anak tidak bergantung dan tidak berperilaku kekanak-kanakan, mendorong anak 

untuk berpartisipasi, anak menjadi percaya diri, mandiri, imajinatif, mudah 

beradaptasi dan disukai banyak orang serta responsif.16 

Berdasarkan penjelasan tersebut dilihat dari Fakta yang ada di Pesantren 

Modern Putri IMMIM Minasate’ne Pangkep maka peneliti akan menyimpulkan poin 

di atas sebagai berikut: 

1. Anak diberi kesempatan untuk mandiri tetapi pengendalian tindakan masih 

diawasi oleh orang tua. Ciri ini biasanya Pembina asrama di pesantren IMMIM  

bersikap acceptance dan mengontrol tinggi. Sebagai contoh misalnya di asrama 

santriwati harus selalu menjaga kebersihan dengan menekankan sikap 

kemandirian terhadap anak sebab yang mempertanggungjawabkan kebersihan 

asrama, kebersihan kamar, kebersihan lemari santriwati itu sendiri. Maka dari 

itu pembina asrama menekankan sikap kemandirian terhadap santriwati di 

Pesantren IMMIM. 

2. Santriwati  diakui sebagai pribadi oleh pembina asrama  dan turut dilibatkan 

dalam pengambilan keputusan (musyawarah) serta pembina asrama berhak 

terhadap santriwati. Selain itu pembina asrama juga melibatkan santriwati 

dalam membuat keputusan ataupun jika ada santri lain yang melanggar. 

Maksud dari penjelasan tersebut bahwasanya di pesantren modern putri 

 

16Mohammad Takdir Ilahi , Quantum Parenting: Kiat Sukses Mengasuh Anak Secara Efektif 

dan Cerdas,138-139. 
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IMMIM tersebut ada yang namanya Osis dimana osis yang terdiri dari beberapa 

bidang yaitu bidang bahasa, bidang ibadah, bidang olahraga, keamanan, 

kebersihan dan bidang IT, Nah dimana OSIS ini yang juga santriwati yang 

senantiasa mengadakan musyawarah untuk mengambil keputusan  jika ada 

santri lain yang melanggar peraturan seperti tidak mengikuti sholat bersama dan 

makan bersama, disini osis bisa memberikan hukuman seperti menghafal kosa 

kata dan sebagainya namun itu semua tidak lepas dari pengawasan pembina 

asrama. 

3. Pendekatan terhadap anak bersifat hangat dan memperlihatkan kasih sayang. 

Biasanya orang tua menciptakan suasana hangat dalam membimbing anakdan 

orang tua akan menjadikan dirinya sebagai model atau panutan untuk 

anaknya.17 Seperti halnya pembina asrama di pesantren modern putri IMMIM 

Minasate’ne Pangkep yang senantiasa memberikan bimbingan kepada 

santriwati agar bisa menjadi santri tauladan dan generasi yang cerdas serta 

mampu menjadi contoh untuk santri santri yang akan datang 

Efek orang tua yang demokratis umumnya membentuk perilaku anak yang 

energik dan bersahabat dengan ciri-ciri, mandiri, memiliki energy yang tinggi, 

mampu mengendalikan diri, ceria, ramah, mudah bekerja sama dengan orang lain 

(teman sebaya atau yang lebih dewasa), mempunyai kemampuan untuk menghadapi 

dan menanggulangi kemungkinan adanya tekanan-tekanan (Stress).18 

 

 

 

17 Apriliani Chrisnanda Putri, Pengaruh Kecerdasan Emosi,h 47. 
18Kholifah, Pengaruh Pola Asuh Orang tua h.64. 
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3. Pengertian Pembina Asrama  

Pembina asrama atau wali asrama yaitu orang yang membina. Menurut 

Kamus  Besar Bah asa Indonesia istilah kata pembina berasal dari kata bina, dengan 

dengan tambahan prefix pe- yang berarti pelaku pembinaan. Jadi Pembina adalah 

orang yang melakukan pembinaan. Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa 

Indonesia istilah asrama yaitu bangunan atau tempat tinggal bagi orang-orang yang 

bersifat homogen.19 Jadi pembina asramalah yang membimbing, mengawas santriwati 

selama berlangsungnya kehidupan asrama di pondok pesantren. 

Menurut Sutari Imam Barnadib yang dikutip di dalam buku Ramayulis 

menyatakan bahwa pendidik adalah setiap orang dengan sengaja mempengaruhi 

orang lain untuk mencapai kedewasaan peserta didik. Pendidik adalah tenaga 

profesional yang diserahi tugas dan tanggung jawab untuk menumbuhkan, membina, 

mengembangkan bakat, minat, kecerdasan, akhlak, moral, pengalaman, wawasan, dan 

keterampilan peserta didik. Pendidikan Islam menggunakan tujuan sebagai dasar 

untuk menentukan pengertian pendidik. Hal ini disebabkan karena pendidikan 

merupakan kewajiaban agama, dan kewajiban hanya dipikulkan kepada orang yang 

telah dewasa. Kewajiban itu pertama-tama bersifat personal, dalam arti bahwa setiap 

orang bertanggung jawab atas pendidikan dirinya sendiri, kemudian bersifat sosial 

dalam arti bahwa setiap orang bertanggung jawab atas pendidikan orang lain.20 

Para pendidik Islam atau Pembina asrama merupakan pemegang kendali 

proses pendidikan yang terarah pada tjuan pendidikan Islam, yang lebih 

 

19Depdikbud, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), h.117.. 

20Ramayulis, Ilmu Pendidikan Islam (Jakarta: Kalam Mulia, 2008), h. 58.  
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mementingkan pada proses penciptaan suasana edukatif yang mendorong efektivitas 

proses pembelajaran. Adapun ciri-cirinya sebagai berikut:  

1. Mendorong manusia didik untuk dirinya sendiri dan alam sekitarnya terhadap 

dirinya sendiri darimana basis aktivitasnya akan terbentuk secara konstruktif. 

2. Mendorong untuk mendapatkan pola tingkah laku yang menjadi kebiasaan 

hidup yang bermanfaat bagi dirinya sendiri. 

3. Mendorong atau mengembangkan perasaan puas atau tidak puas atau timbulnya 

reaksi-reaksi emosional yang menguntungkan dirinya dalam hubungan dengan 

orang lain dalam memenuhi kebutuhan pribadinya sendiri.  

Adapun pengertian asrama atau pondok biasa disebut dengan asrama santri 

(peserta didik), istilah pondok pada awal perkembangannya berasal dari kata funduq 

yang berarti ruang tidur sederhana yang sengaja disediakan kiai atau ustazah 

(pembina asrama) bagi mereka yang bertempat tinggal jauh dan berharap ingin 

menetap karena ingin belajar keagamaan dilingkungan pesantren. Dalam satu ruangan 

atau kamar tidur, biasanya berisi lebih dari dua atau tiga orang.21 

Asrama merupakan ciri khas tradisi pesantren yang membedakan dengan 

sistem pendidikan tradisionaldi masjid-masjid yang berkembang dikebanyakan 

wilayah Islam Negara-negara lain. Asrama tempat tinggal santriwati biasanya dipisah 

dengan rumah Pembina asrama, tetapi masih dalam lingkup asrama, dipisah juga 

dengan masjid dan ruang-ruang madrasah. Keberadaan kamar-kamar di asrama tidak 

berjauhan satu sama lainnya. 

 

21Taqiyuddin, Pendidikan Islam dalam Lintas Sejarah Nasional (Cirebon: Pangger, 2011), h. 

117. 
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Menurut Toffler yang dikutip di dalam buku Elizabeth Elsi menyatakan 

bahwa asrama adalah suatu tempat tinggal bagi anak-anak dimana mereka diberi 

pengajaran.22 Asrama biasa dikenal dengan istilah tempat tinggal santri di pondok. 

Jadi pola asuh Pembina asrama adalah sebuah cara yang ditempuh oleh seorang 

pendidik yang bertugas memelihara, melindungi, mendampingi mengajar dan 

membimbing santri selama santri berada dilingkungan pondok pesantren, baik ruang 

kelas maupun asrama. Berdasarkan hal tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa 

pembina asrama harus bertanggung jawab dalam setiap proses perkembangan 

santriwati.  

Apa pun yang pembina asrama terapkan dalam kehidupan santriwati di 

asrama sampai mereka keluar dari pesantren akan terus mengalir dan tersimpan di 

dalam memori santriwati tersebut. Santriwati akan memperoleh perkembangan yang 

sangat baik apabila pola asuh yang diterapkan oleh Pembina asrama sesuai dengan 

kebutuhan dan kondisi dari setiap individu santriwati. Oleh karena itu, Pembina 

asrama harus lebih teliti dalam menyikapi peranya kepada para santriwati dan harus 

menerapkan pola asuh yang baik dalam mengasuh santriwatinya karena setiap 

santriwati adalah asset dalam pondok pesantren yang harus dijaga, dibimbing dan 

diarahkan agar kelak menjadi santriwati yang memiliki kepribadian luhur, dan 

perkembangan intelektual yang tinggi. 

Boarding School atau sekolah berasrama pada dasarnya merupakan lembaga 

pendidikan yang terhitung baru di Indonesia. Jumlahnya belum terlalu banyak bila 

dibandingkan dengan lembaga-lembaga pendidikan Islami. Azyumardi Azra 

 

22Elisabet Elsi, dkk, “Peran Pembina Asrama Dalam Memotivasi Belajar Pada Siswa SMA di 

Asrama Putri”, Pendidikan dan Pembelajaran (Jakarta: Bulan Bintang 2014), h. 57. 
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berpendapat bahwa sebetulnya sekolah berasrama yang seringkali disebut Asrama 

merupakan wujud lembaga pendidikan Islami yang baru. Kemunculanya terilhami 

oleh lembaga pendidikan pesantren. Dalam hal ini sekolah berasrama dinilai 

mengadopsi salah satu ciri dasar kelembagaan pesantren. Diketahui unsur pesantren 

paling tidak harus memiliki kiai, masjid pondok, pengajian kitab kuning, dan 

seterusnya. Sekolah berasrama, menurut Azra, mengadopsi salah satu kelengkapan 

sarana fisik pesantren yakni, pondokan. Menurut penulis pengadopsian itu adalah 

adopsi terhadap pola pendidikan yang digunakan. Sekolah berasrama mengikuti pola 

“pengasuhan” dengan corak hubungan kiai-santri seperti lauaknya di pesantren yang 

sangat jhas. Namun, hal yang perlu dicatta adalah bahwa sekolah berasrama seperti 

halnya madrsah, sekolah Islam, atau madrasah pesantren, sama-sama mengacu pada 

lembaga sekolah, untuk tujuan mendapatkan akses lebih luas ke dunia kerja dan 

tuntutan dasar-dasar Sisdiknas. Sekolah berasrama juga ikut mengambil aspek-aspek 

pendidkikan Nasional, khususnya kurikulum nasional.23 

Kedudukan pondok pesantren dalam sistem pendidikan Indonesia telah diatur 

dalam UU Sisdiknas No. 20 Tahun 2003 tentang pendidikan keagamaan pasal 30. 

Pondok pesantren merupakan salah satu bentuk dari pendidikan keagamaan yang 

diselenggarakan oleh pemerintah dan atau kelompok masyarakat dari pemeluk 

agama, sesuai dengan peraturan perundang-undangan (ayat 1), serta dapat 

diselenggarakan pada jalur formal, nonformal dan informal (ayat 3). Sedangkan 

 

23Iskandar Engku dan Sitti Zubaidah, Sejarah Pendidikan Islam (Bandung: Remaja  

Rosdakarya, 2014), h. 135-136. 
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perbedaan sistem pendidikan pesantren dengan yang lainnya yaitu di pondok 

pesantren selama 24 jam para siswa atau santriwati wajib tinggal di asrama.24  

Berdasarkan penjelasan di atas dapat dismpulkan bahwasanya sekolah 

berasrama ini memiliki kelebihan tersendiri jika dibandingkan dengan sistem 

pendidikan regular. Penndidikan di sekolah berasrama (boarding school) disajikan 

secara menyeluruh selama 24 jam, peserta didik mengikuti pendidikan regular dari 

pagi hingga siang di sekolah kemudian dilanjutkan dengan pendidikan agama atau 

pendidikan nilai-nilai khusus di malam hari. Kehidupan berasrama tentu berbeda 

dengan kehidupan sebelumnya katika masih tinggak di rumah sehingga anak harus 

bisa melakukan penyesuaian diri agar tetap bertahan dalam menyelesaikan 

pendidikan sekolah asrama tersebut. 

4. Peran Pembina Asrama  

Berkaitan dengan tugas dan tanggung jawab guru profesional, Al-Ghazali 

menyebutkan beberapa peran pembina asrama sebagai berikut: 

a. Pembina sebagai orang tua kedua 

Seorang guru akan berhasil melaksanakan tugasnya apabila mempunyai rasa 

tanggung jawab dan kasih saying terhadap muridnya sebagaimana orang tua terhadap 

anaknya sendiri.  

b. Pembina sebagai guru ngaji 

Zamakhsyari Dhofier mengemukakan tugas Pembina dalam sistem pengajaran 

ini secara panjang lebar, pada intinya sistem pengajaran dapat digolongkan kedalam 

dua sistem yaitu: Sorongan (individu), metode sorongan merupakan suatu metode 

 

24Mediana Pritaningrum, Penyesuaian Diri Remaja yang Tinggal di Pondok Pesantren 

Modern Nurul Izzah Pada Tahun Pertama, Psikologi, h. 132. 
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yang ditempuh dengan cara guru menyampaikan pelajaran kepada santri secara 

individual, biasanya disamping asrama juga dilakukan di masjid. Sistem bandongan 

dan kelas musyawarah, metode (bandongan) ialah suatu metode pengajaran dengan 

cara guru membaca menterjemahkan, menerangkan dan mengulas buku Islam dalam 

bahasa arab sedangkan kelompok santri mendengarkanya. 

c. Pembina sebagai pengajar 

Sebagai pengajar (instruksional) yang bertugas merencanakan program 

pengajaran dan melaksanakan program yang telah disusun, dan memberikan penilaian 

setelah program itu dilaksankan. 

Memberikan bimbingan dari penyuluhan tatkala peserta didik menemui 

kesulitan dalam mengembangkan potensinya.25 

d. Pembina sebagai pembimbing akademik 

Berdasarkan keikhlasan dan kasih sayangnya, Pembina asrama selanjutnya 

berperan sebagai pembimbing akademik dalam mempelajari dan mengkaji 

pengetahuan dalam berbagai disiplin ilmu. Hendaknya seorang guru tidak segan-

segan memberikan pengetahuan kepada peserta didiknya agar mempelajari ilmu 

secara runtun, setahap demi setahap. Hal ini mengingat bahwa manusia tidak mampu 

merangkum ilmu pengetahuan secara serempak dalam satu masa perkembangannya. 

e. Pembina sebagai teladan 

Di Indonesia, pendidikan diarahkan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa 

dan mengembangkan manusia Indonesia seutuhnya, yaitu manusia yang beriman dan 

bertawakal kepada Allah swt dan berbudi pekerti luhur. Maka Pembina sebagai 

subeyek dalam pendidikan yang paling berperan, sebelum melaksanakan tugasnya 

 

25Ahmad Tafsir, Ilmu Pendidikan Islam (Bandung: Remaja Rosa Karya,2012), h.126. 
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yakni mendidik dan mengajar haruslah menjadi orang yang beriman, bertakwa dan 

berbudi pekerti luhur. “Untuk itulah wahai pendidik amalkan ilmumu jangan 

berlainan kata dengan perbuatanmu.”26 

Berdasarkan uraian di atas jelas bahwa tugas-tugas Pembina asrama amat 

sangat berat, sebagaimana penulis pernah lihat danrasakan langsung dikala itu sebai 

santri wati adapun beberapa tugas Pembina asrama yang bisa penulis simpulkan 

antara lain memberikan tauladan,memberikan nasihat, membimbing santriwati 

membaca al-Qur’an, membimbing santriwati untuk melakukan ibadah salat sunnah, 

puasa wajib dan puasa sunnah, mengontrol kegiatan santriwati di asrama, mengatur 

piket harian, melayani komunikasi wali santriwati melalui HP, menegakkan disiplin 

sesuai dengan tata tertib santriwati dalam kegiatan muhadhorah. Unsur utama dalam 

pembinaan ini adalah tauladan yang baik dari pembina.  

Para Pembina, baik dari para ustazah  maupun dari pengurus organisasi 

santriwati harus memberikan contoh yang baik kepada seluruh santriwati. Sebab 

seluruh kehidupan yang dilihat dan di dengar oleh santriwati adalah hal-hak yang 

baik, maka akan tertanam dalam diri mereka pendidikan yang baik pula, akan tetapi 

sebaliknya, jika yang dilihat dan dedengar oleh santriwati adalah kehidupan yang 

negative, yang jelek-jelek, maka akan tertanam dalam diri mereka hal-hal negative 

pula. Dengan demikian keberhasilan pendidik para santriwati sangat tergantung 

kepada contoh atau tauladan yang diberikan oleh para uztadz dan Pembina yang akan 

memiliki dampak yang cukup besar dalam proses pembentukan kepribadian santri.27 

 

 

26Singgih D Gunarsa, Dari Anak Sampai Usia Lanjut: Bunga Rampai Psikolog 

Perkembangan, h.  280. 

27Abdullah Kadir, “Sistem Pembinaan Pondok Pesantren,” (2012), h. 90-91.   
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5. Aspek Pola Asuh Pembina Asrama 

Menurut Hourlock dalam Thoha, mengemukakan ada tiga jenis pola asuh 

orang tua terhadap anaknya, yaitu Pola asuh Permisif, otoriter dan demokratis.28 

Berdasarkan pendapat di atas maka dalam tesis ini penulis mengambil 

sebagian indikator Pola Asuh Pembina Asrama agar Pola Asuh Pembina Asrama 

tidak melebar sehingga apa yang di maksudkan oleh penulis tersampaikan kepada 

pembaca, dengan indicator sebagai berikut. 

a. Pola Asuh Permisif 

Pola asuh ini ditandai dengan cara orang tua mendidik anak cenderung bebas, 

anak dianggap sebagai otrang dewasa atau muda, ia diberi kelongg aran seluas-

luasnya untuk melakukan apa saja yang dikehendaki 

b. Pola Asuh Otoriter 

Pola asuh otoriter ditandai denga n cara mengasuh dengan aturan-aturan yang 

ketat, seringkali memaksa anak untuk berperilaku   seperti dirinya (orang tua), 

kebebasan untuk bertindak atas nama diri sendiri dibatasi. 

c. Pola Asuh Demokratis 

Pola asuh demokratis ini ditandai dengan adanya pengakuan orang tua 

terhadap kemampuan anak, anak diberi kesempatan untuk tidak selalu tergantung 

pada orang tua . 

Berdasarkan aspek pola asuh pembina Asrama di atas di lihat dari fakta yang 

ada di pesantren Modern Putri IMMIM Minasate’ne Pangkep menekankan pola Asuh 

Demokratis sebagai berikut : Pertama Pembina asrama bersikap acceptancedan 

 

28Chabib Thoha, Kapita Selekta Pendidkan Islam  (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 1996),h. 

111. 
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mengontrol tinggi. Kedua Pembina asrama bersikap responsive terhadap kebutuhan 

santriwati. Ketiga Pembina asrama mendorong santriwati untuk menyatakan pendapat 

atau pernyataan. Keempat Pembina asrama memberikan penjelasan tentang dampak 

perbuatan yang baik dan buruk. Adanya pengarahan dari pembina asrama, yakni 

meliputi bertanya kepada santriwati tentang kegiatan sehari-hari, memberikan 

penjelsan tentang perbuatan yang baik dan mendukungnya dan memberikan 

penjelasan tentang perbuatan yang tidak baik dan menganjurkannya untuk 

ditinggalkan : Kelima Pembina asrama bersikap realistis terhadap kemampuan anak.  

Keenam Pembina asrama memberikan kebebasan kepada anak untuk memilih dan 

melakukan suatu tindakan namun tetap dalam pengawasan pembina asrama. Adanya 

kebebasan yang terkendali, yakni meliputi : mendengar dan mempertimbangkan 

pendapat dan keinginan santriwati, memperlihatkan penjelasan santriwati ketika 

melakukan kesalahan. Santriwati meminta izin jika hendak keluar rumah, dan 

memberikan izin bersyarat dalam bergaul dengan teman-temannya. Ketujuh Pembina 

asrama menjadikan dirinya sebagai model  panutan bagi santriwati. Kedelapan 

Pembina Asrama senantiasa bersikap hangat dan berupaya membimbing santriwati. 

Kesembilan Pembina asrama berwenang untuk mengambil keputusan akhir jika 

santriwati melakukan pelanggran 

6. Pola Asuh Persfektif Islam 

    Pada pembahasan berikut, akan dikemukakan hadis-hadis Nabi saw. yang 

berkenaan dengan metode dan bentuk pembinaan. Dengan harapan bahwa gambaran 

yang diberikan dalam hadis ini akan bisa diteladani dan menjadi pemicu untuk 

mengembangkan metode dan sifat pembinaan yang bisa diterapkan saat ini.  
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Ada beberpa metode dan sifat pembinaan anak menurut Rasulullah saw. yang 

ditampilkan dalam disertasi Dr. H. Erwin Hafid yang berkenaan dengan pola 

pembinaan anak menurut Rasulullah saw.   

a. Kewajiban Mendidik 

Salah satu sifat pembinaan yang harus diketahui oleh pendidik dan orang tua, 

bahwa orang tua memiliki tanggung jawab dan kewajiban dalam melakukan 

pembinaan pada anak-anak.29 Di antara kewajiban orang tua terhadap anak adalah 

mendidik mereka dengan akhlak yang baik seperti sabda Rasulullah saw. 

Artinya : 

Tidak ada pemberian orang tua kepada anaknya yang paling berharga selain 
daripada mendidiknya berkelakuan baik. (HR. Tirmizi)30 

Berdasarkan hadis tersebut dapat dipahami bahwasanya orang tua sangat 

berperan penting dalam pembinaan dan pengasuhan anak sebab dari didirikan orang 

tualah anak memiliki kelakuan yang baik, sebab apa yang dirasa dan dilihatnya 

sehari-hari senantiasa akan di aplikasikan oleh anak. 

Sama halnya di pondok Pesantren Modern Putri IMMIM, pembina asramalah 

pengganti orang tua di rumah maka dari itu pembina asrama sangat berperan penting 

dalam pengasuhan santriwati ei asrama sebab jika tidak dibimbing dengan baik maka 

santriwati tidak akan memiliki akhlak yang baik dan kepribadian yang tangguh. Maka 

dari itu pentingnya memberikan pendidikan dan pengasuhan yang baik kepada anak 

sebab akan menentukan masa depanya di masa yang akan datang. 

 

29Erwin Hafid, Persfektif Hadis Nabi saw., Tentang Pembinaan Anak Usia Dini, Disertasi 

,(Makassar : Pascasarjana UIN Alauddin Makassar) h.406. 
30Muhammad bin Isa bin Maturah bin Musa al-Thahaki, al-Tirmizi, Abu Esa, Sunan al-

Tarmizi Juz 3, h. 402. 
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b. Tadarruj/Berangsur-Angsur 

Metode pembinaan yang juga harus dilakukan pada anak didik yaitu 

hendaklah dalam melakukan proses pembinaan dilakukan secara berangsur-angsur, 

jangan secara instan, tanpa melalui proses pelatihan. Seperti digambarkan oleh hadis 

di bawah ini, yaitu saat mendidik anak shalat dan saat ingin memisahkan tempat tidur 

antar satu anak dengan anak yang lain, Nabi saw, bersabda: 

Artinya : 

Suruhlah anak-anak kamu mengerjakan salat jika mereka sudah berumur tujuh 
tahun, dan pukullah (apabila tidak mau shalat) jika mereka sudah berumur 
sepuluh tahun, dan  dipisahkanlah tempat tidur anak laki-laki dengan anak 
perempuan. (HR. Ahmad dan Abu Daud)31   

Berdasarkan hadis tersebut dapat dipahami bahwa sebagai orang tua harus 

memperhatikan usia anak sejak awal dengan memperlihatkan  tata cara sholat serta 

memperkenalkan sholat kepadanya mulai dari kata Allahu Akbar sehingga jika 

waktunya tiba maka anak akan terbiasa dan mengikuti orang tuanya. Akan tetapi 

apabila mereka meninggalkan sholat pada umur 10 tahun, maka wajib untuk dipukul 

hal. Tersebut untuk membiasakan sholat. Kemudian saat anak menginjak usia tamyiz 

sebagaimana perkataan sebagian ulama bahwaanya apabila seorang anak telah 

mampu membedakan antara baik dan buruk  hal yang merugikan dan bermanfaat 

maka ia telah dikatakan masuk usia tamyiz. 

c. Sifat Lemah Lembut 

Dalam hadits lain diriwayatkan dari Anas bin Malik, 

 

31Abu Dawud, Sunan Abi Dawud, Juz 1, h. 239. 
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Artinya : 

Suatu ketika ada laki-laki Arab yang buang air kecil di dalam masjid. Maka , 
orang-orang yang ada di dalam masjid memarahinya. Kemudian Rasulullah 
saw. bersada La Tazrimuhu.” Maksudnya jangan melukai hatinya (dengan 
berkata kasar) atas ulah yang diperbuatnya. Setalah itu. Rasulullah saw. 
menyuruh laki-lakitersebut untuk membawa sumber yang di isi air, dan beliau 
menyiramkanya di atas tempat kencing laki-laki itu”. (HR. Bukhari)32 

Berdasarkan beberapa penjelasan di atas dipahami bahwa beberapa contoh 

perlakuan Rasulullah saw. pada anak yang dikutip dalam artikel Erwin Hafid dkk 

bahwasanya “Anak adalah peniru yang baik”. Ungkapan tersebut seharusnya disadari 

oleh para orang tua, sehingga mereka bisa lebih menjaga sikap dan tindakanya ketika 

berada atau bergaul dengan anak-anaknya.  

Pernyataan tersebut menekankan bahwa segala aktivitas yang dilakukan orang 

tua sebagian besar akan di contoh oleh anak, maka dari itu sangat penting bagi orang 

tua menjaga sikap maupun aktifitas yang menjadi pembiasaan sebab anak sangat 

gampang meniru hal-hal kecil yang dilihatnya.  

Berbagi keteladanan dalam mendidik anak menjadi sesuatu yang sangat 

penting. Disini ada beberapa contoh perlakuan Rasulullah saw. pada anak.33 : 

 

 

 

32 Ayu Agus Rianti. Cara Rasulullah Saw Mendidik Anak  (Jakarta: PT Elex Media 

Komputindo, 2013), h. 65. 

33Hannah Sidek, Erwin Hafid, Muhammad Amri, “Implementasi Pola Pembinaan Anak 

Menurut Rasulullah Saw di Masyarakat Muslim Patani Thailand”Implementasi Pola Pembinaan Anak 

.VII, no.2 (2018) : h.345. 
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a. Menghormati dan Menyayangi 

Nabi menggambarkan bagaimana interaksinya pada anak kecil untuk 

menunjukkan rasa sayang dan kasihnya, yaitu dalam bentuk pemberian ciuman pada 

anak agar sang anak merasa dekat padanya, dalam hadis riwayat Bukhari, yaitu: 

Artinya : 

Bahwa Abu Hurairah ra berkata ; “Rasulullah saw pernah mencium Al- Hasan 
sedangkan di samping beliau ada Al-Aqra’ bin Habis At Tamimi sedang duduk, 
lalu Aqra’ berkata, “Sesungguhnya aku memiliki sepuluh orang anak, namun 
aku tidak pernah mencium mereka sekalipun, maka, maka Rasulullah saw. 
memandangnya dan bersabda : “Barangsiapa tidak mengasihi maka ia tidak 
akan dikasihi.34" 

b. Cara Hukum 

Hukuman pada anak yaitu pada dasarnya dalam Islam sangat dilarang 

menggunakan hukuman fisik saat mendidik anak, maka ada beberapa cara pembinaan 

yang dilakukan nabi saat menghukum anak-anak, yaitu dengan menegurnya 

menggunakan kata lembut dan memberikan bentuk atau solusi dari kekurangan yang 

mereka buat. Seperti sabda Rasulullah saw. 

Artinya : 

Dari paman abu rafi’ bin Amr Al-Ghifari, ia berkata “ Dahulu aku adalah anak 
kecil yang melempari pohon kurma milik orang-orang Anshar, kemudian aku di 
harapkan Nabi saw. lalu beliau berkata : “Wahai anak kecil, kenapa engkau 

 

34Al-Bukhari, al-Jami’ al-Sahih, Juz  1, h.462. 
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melempari pohon kurma? “aku katakana ; aku makan, beliau berkata; jangan 
engkau melempari pohon kurma, makanlah yang terjatuh di bawahnya” 
kemudian beliau mengusap kepala anak tersebut dsn mengatakan “ Ya Allah, 
kenyangkanlah perutnya.35 

c. Mengajarkan Halal dan Haram Kepada Anak  

Rasulullah saw. mengajarkan cucunya Hasan tentang masalah halal dan haram 

ini. Dari Abu Hurairah ra. Beliau berkata: 

Artinya : 

Hasan bin Ali mengambil sebiji kurma dari zakat kemudian dia masukkan ke 
dalam mulutnya, melihat yang demikian Rasulullah saw., berkata: Kakh, kakh 
… buang kurma itu. Tidakkah engkau tahu bahwa kita tidak boleh memakan 
barang zakat?36 

 Berdasarkan hadis di atas, dapat dipahami bahwasanya anak yang masih kecil 

pun mesti dilarang jika nampak melakukan perbuatan yang dilarang oleh syarat. 

Zakat bagi keluarga Rasulullah saw., adalah haram, artinya Rasulullah bersama 

keluarganya tidak boleh menerima zakat dan tidak boleh memakannya. 

B. Kecerdasan Spiritual 

1. Pengertian Kecerdasan Spiritual 

Secara konseptual kecerdasan spiritual terdiri atas gabungan kata kecerdasan 

dan spiritual. Maka, sebelum menelaah tentang pengertian Spritual Quetioet (SQ) 

atau kecerdasan spiritual secara komprehensif menurut beberapa ahli, penulis 

terlebuh dahulu memaparkan makna sprit secara bahasa. 

 

35 Abu Dawud, Sunan Abu Dawud, Juz 3, h. 64. 

36 Abu Dawud Sulaiman bin Dawud bin al-Jarudi al Thayalusi al Basori, Masnad Abi Dawud 

al Thayalusi, Juz 4, h. 255.. 
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Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia kecerdasan yaitu kesempurnaan akal 

budi seperti kepandaian, ketajaman pikiran.37 Kata kecerdasan menurut kamus 

psikologi yaitu kemampuan menghadapi dan menyesuaikan diri terhadap situasi baru 

secara tepat dan efektif. Kecerdasan (dalam bahasa Inggris disebut intelegence dan 

dalam bahasa arab disebut al-Dzaka) menurut arti bahasa adalah pemahaman, 

kecepatan dan kesempurnaan sesuatu. Dalam arti kemampuan (al-Qudrah) dalam 

memahami sesuatu secara cepat dan sempurna. Begitu cepat penangkapanya itu 

sehingga Ibnu Sina, falsafi, meneybut kecerdasan sebagai kekuatan intuitif.38 

Kecerdasan spiritual sebagai kecerdasan untuk menghadapi persoalan makna 

atau Value (nilai) yaitu kecerdasan untuk menempatkan perilaku dan hidup kita 

dalam konteks makna yang lebih luasa dan kaya, kecerdasan untuk menilai bahwa 

tindakan atau jalan hidup seseorang lebih bermakna dibandingkan dengan yang lain, 

karena kecerdasan spiritual adalah landasan yang diperlukan untuk memfungsikan IQ  

secara efektif.39 

Kecerdasan spiritual sebagai kecerdasan untuk menghadapi dan memecahkan 

persolan makna dan nilai, yaitu kecerdasan untuk menempatkan perilaku dan hidup 

dalam konteks makna yang lebih luas dan kaya, kecerdasan untuk menilai bahwa 

tindakan atau jalan hidup seseorang lebih bermakna dari pada yang lain. Pendapat 

Zohar dan Marshall ini sejalan dengan Abdul wahid Hasan yang mengemukakan 

 

37 Depertemen Pendidikan Nasional,  Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa edisi 

Keempat (Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama 2015), h. 262. 

38 Abdul Mujib dan Jusuf Mudzakir, Nuansa-nuansa Psikologi Islam, (Jakarta : PT. Raja 

Grafindo Persada, 2002),h. 317. 

39 Dana Zohar dan Ian Marshal, SQ, Memanfaatkan Kecerdasan spiritual dalam Berfikir 

Holistik Memaknai Kehidupan (Bandung, PT, Mizan Pustaka, 2001), h.4. 
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bahwa Kecerdasan spiritual adalah kecerdasan yang digunakan untuk menyelesaikan 

permasalahan hidup yang di hadapai.40 

Menurut Ary Ginanjar Agustian menyebutkan bahwa SQ adalah kemampuan 

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

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

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

karena Allah.41 Kata Spritual menurut Mimi Doe dan Marsha Walch bahwa “ kata 

spiritual dapat dimaknai hal-hal yang bersifat spirit atau berkenaan dengan spirit.42  

Berdasarkan definisi kecerdasan spiritual oleh para pakar di atas maka dapat 

diambil benang merah bahwa kecerdasan spiritual sebagai suatu kecerdasan yang 

menjadi dasar bagi tumbuhnya harga diri dan nilai-nilai moral dan rasa memiliki, 

bahkan suatu kemmapuan yang dimiliki oleh seseorang untuk lebih bersikap 

manusiawi, dan kemampuan untuk memeberikan makna pada ibadahnya sehingga 

dapat diimplementasikan pada kehidupan sehari-hari. Kecerdasan spiritual adalah 

kemampuan untuk mengembangkan sikap berpikir yang rasional. Kemampuan yang 

menonjol dan paling esensial dalam (diri, hati, jiwa, ruh) manusia yang tumbuh 

semenjak di alama arwah (mukmin), potensi yang dimilikinya mampu 

membangkitkan kesadaran akan makna kepatuhan akan nilai-nilai moral, norma-

norma, serta kasih sayang kepada Tuhan maupun sesame makhluk ciptaan Allah. 

 

40Abdul Wahid Hasan. SQ Nabi. Aplikasi Strategi dan Model Kecerdasan spiritual (SQ) 

Rasulullah Dimaa Kini (Yogyakarta : IRCiSod, 2006), h.27. 

41 Ary Ginanjar Agustian, Rahasia Sukses Membangun Kecerdasan Emosi dan Spritual ESQ, 

h. 57. 

42Mimi Doe dan Marsha Walch, 10 Prinsip Spritual Parenting ; Bagaimana Menumbuhkan 

dan Merawat Sukma Anak-anak Anda (Bandung; Kafia, 2001), h.5. 
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Dengan demikian akan memiliki kemauan atau rasa untuk meningkatkan ibadah 

keada Allah. 

Kecerdasan spiritual yang apabila dimiliki seseorang, maka mengantarkan 

pada sebuah pemahaman yang mendalam terhadap realitas kehidupan, sehingga akan 

mampu membantu seseorang untuk berkomunikasi dan beradaptasi dengan baik 

sesame manusia. Kecerdasan spiritual adalah kecerdasan untuk menghadapi dan 

memecahkan masalah serta menempatkan nilai perilaku hidup manusia dalam 

konteks makna yang lebih luas dan kaya. Oleh karena itu orang akan berusaha 

memanfaatkan segala sesuatu dengan baik dan tidak merugikan orang lain, maka 

dengan itu akan dapat dinilai bahwa tindakan atau jalan hidup seseorang lebih 

bermakna dibandingkan dengan yang lain. 

Spiritual dapat dimaknai sebagai hal bersifat semangat atau berkenaan dengan 

sprit sehingga memiliki sikap dan perilaku yang positif terhadap orang lain, dari 

pengertian tersebut, maka spiritual dapat diartikan sebagai suatu hal yang berkaitan 

dengan kemampuan manusia dalam membangkitkan semangat, sedangkan spritualitas 

adalah dasar bagi tumbuhnya harga diri, nulai-nilai, moral dan rasa memiliki. 

Adapun pendidikan kecerdasan spiritual dalam QS. Luqman/31: 16 Allah 

swt., berfirman: 

Terjemahnya:   

Wahai anakku, sesungguhnya jika ada seberat biji sawi, dan berada dalam batu 
karang atau dilangit atau di dalam bumi, niscaya Allah akan mendatangkanya 
sesungguhnya Allah maha halus lagi maha mengetahui.43 

 

43Kementerian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahan (Surabaya: Nur Ilmi, 2017), h. 412. 
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 Ayat ini menjelaskan wasiat Lukman kepada anaknya, kali ini diuraikan 

adalah kedalaman ilmu Allah. Allah maha mengetahui dan maha luas ilmunya. 

Keimanan manusia yang termanifestasikan pada amal perbuatan buatan manusia 

selama di dunia tidak akan terhapus begitu saja karena, Allah akan menghisabnya 

kelak. Hal ini dapat disimpulkan bahwa hendaknya manusia selalu berbuat baik, 

karena segala sesuatu yang dikerjakan manusia perbuatan baik maupun perbuatan 

buruk, akan selalu diawasi oleh Allah dan akan selalu mendapatkan balasan yang 

setimpal. 

2. Ciri-ciri Kecerdasan Spiritual 

Menurut Ary Ginanjar Agustian mengemukakan bahwa “kecerdasan spiritual 

adalah kemampuan untuk memberi makna ibadah terhadap setiap perilaku dan 

kegiatan, elalui langkah-langkah dan pemikiran yang bersifat fitrah, menuju manusia 

yang seutuhnya (hanief), dan memiliki pola pemikiran (integralistik), serta berprinsip 

hanya karena Allah”.44  Untuk ciri-ciri yang dapat ditafsirkan adalah sebagai berikut: 

a. Mampu memberi makna ibadah pada setiap perilaku dan kegiatan yaitu, makna 

ibadah menurut Ahli Fiqih adalah apa yang dikerjakan untuk mendapatkan 

keridhaan Allah dan mengharap pahala di akhirat.45 

b. Mampu membuat langkah-langkah dan penilaian yang bersifat fitrah. Menurut 

Mufasir lain seperti al-Thabari mengatakn bahwa makna fitrah adalah murni atau 

ikhlas, sebab manusia sejak lahir telah membawa berbagai sifat, salah satunya 

adalah kemurnian atau keikhlasan dalam menjalankan aktivitas. Pendapat ini 

 

44Syamsu Yusuf & Junita Nurihsan, Landasan Bimbingan Konseling, (Cet. II ; Bandung ; PT 

Remaja Rosdakarya, 2005),h. 242. 

45Sukidi Kecerdasan spiritual, (Cet. II; Jakarta ; Gramedia Pustaka Utama, 2004), h. 28. 
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didukung oleh hamka, ia berkata bahwa fitrah adalah rasa asli murni dalam jiwa 

yang belum dimasuki pengaruh dari yang lainya. 

c. Mampu mengarahkan diri menuju manusia seutuhnya yaitu, orang mampu 

menciptakan dan memperoleh kesenangan dan kebahagiaan bagi diriinya sendiri 

dan bagi lingkunganya berkat perkembangan iptimal segenap potensi yang ada 

pada dirinya, sering dengan pengembangan suasana kebersamaan dengan 

lingkungan sosialnya, sesuai dengan aturan dan ketentuan yang berlaku, dan segala 

sesuatunya itu dilakukan dengan pertanggung jawaban atas segenap aspek 

kehidupanya di dunia terhadap akhirat kelak. Manusia seutuhnya mengacu kepada 

kualitas manusia sebagai makhluk yang paling indah dan paling tinggi derjat serta 

kepada perkembangan yang optimal keempat dimensi di atas. Citra manusia 

seutuhnya adalah manusia yang sebenar-benarnya manusia yang tangguh dan 

dinamis, dengan kemampuan sosialnya yang luas bersemangat, tetapi 

menyejukkan dengan kesusilaan yang tinggi serta dengan keimanan dan 

ketakwaan kepada Tuhan yang Maha Esa.46 

d. Mampu memiliki pola pemikiran tauhid/integralistik yaitu, mampu melihat 

ketunggalan dalam keragaman. Mislnya individu yang satu dengan yang lainya 

adalah berbeda, tetapi sama-sama ingin terus maju. Ketunggalan dalam keragaman 

adalah prinsip utama yang harus kita pgang teguh agar memiliki kecerdasan 

spiritual yang tinggi. Orang yang memiliki kecerdasan spiritual selalu merasakan 

kehadiran Allah, bahwa dalam setiap aktivitas yang mereka lakukan tidak stupun 

yang luput dari pantauan Allah swt. Perasaan selalu merasakan kehadiran Allah 

 

46 Prayitno dan Erman Amti, Dasar-dasar Bimbingan dan Konseling, (Jakarta : Rineka Cipta, 

2004), h. 20-21. 
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dalam jiwa kita, tentu saja tidak datang begitu saja, tanpa proses terlebih dahulu, 

tetapi melalui pembersihan jiwa dengan memperbanyak ibadah kepada Allah.47 

Berdasarkan  penjelasan di atas dapat penulis dapat menyimpulkan bahwa 

sanya, orang yang mempunyai kecerdasan spiritual pasti memiliki tujuan hidup yang 

terarah, cenderung terhadap kebaikan, memiliki empati dan berjiwa besar sebagai 

contoh santriwati di pondok pesantren modern putri IMMIM yang penulis jadikan 

sebagai lokasi penelitian, faktanya sudah menjadi adat istiadat melekatnya kecerdasan 

spiritual pada dirinya sebab pengalaman di pondok pesantren tersebut, pada saat 

pemilihan ketua osis maka organisasi itu akan terbagi-bagi dan dimana pembina 

asrama memiliki peran untuk mengamanahkan siapa yang akan menjabat, seperti 

halnya ada yang namanya ketua osis, wakil dan sekretaris, dan untuk organisasi 

lainnya ada yang namanya, ketua ibadah dan anggotanya, ketua keamanan dan 

anggotanya, ketua kebersihan dan anggotanya, ketua olahraga dan anggotanya, ketua 

IT dan anggotanya, dan ketua bahasa dan anggotanya, di sinilah pembina asrama 

menetapkan siapa yang paling bertanggung jawab memiliki rasa empati yang besar 

serta mampu menjalankan amanah dengan baik makan diberikan fungsi dari beberapa 

jabatan yang disebutkan tadi. 

 Setelah mengemban amanah tersebut sedikit demi sedikit kita akan terlatih 

dengan pembiasaan-pembiasaan positif, seperti halnya mengambil keputusan serta 

memegang amanah, selepas keluar dari dunia pesantren maka santriwati akan terbiasa 

dengan hal-hal positif yang pernah di alami dipesantren. Maka dari itu pembina 

asrama sangat berperan penting dalam mengarahkan santriwatinya sebab akan 

 

47Toto Tasmara, Kecerdasan Rohaniyah Trancendental Intelegensi, (Depok :  Gema Insani 

Pers, cet, III, 2003), h. 75. 



52 
 

 
 

membawa nama pesantren dan mengharumkan nama pesantren kelak jika sudah 

berada pada lingkungan luar. Dan tidak lupa yang paling penting dengan berkat 

didikan ustaz dan ustzdah maka santriwati akan membiasakan diri dengan Al-Qur’an 

sebab Al-Qur’an sebagai amanah terbesar dari pondok pesantren dengan memberikan 

jalan yang lurus dengan hal apapun yang akan dilakukan. 

Danah Zohar dan Ian Marshall mengemukakan tujuh langkah untuk 

meningkatkan kecerdasan spiritual, yakni sebagai berikut: 

a. Seseorang harus menyadari di mana dirinya sekarang  

Untuk langkah pertama seseorang harus menyadari di mana dirinya sekarang. 

Langkah ini menuntut seseorang untuk menggali kesadaran diri menggali kebiasaan 

merenungkan pengalaman. SQ yang tinggi berarti telah sampai pada kedalaman dari 

segala hal, memikirkan segala hal, menilai diri sendiri dan perilaku yang 

dilakukannya selama ini. Merenung dapat dilakukan dengan berdiam diri untuk 

berdzikir setiap hari, salat tahajjud di keheningan malam tiap malam, berkumpul 

dengan ulama dan orang saleh. 

b. Merasakan dengan kuat bahwa dia ingin berubah  

Seseorang yang berkeinginan perilaku, hubungan, kehidupan atau hasil kerja 

dapat lebih baik maka orang tersebut harus melakukan perubahan. Ini akan menuntut 

apa yang harus dilakukan demi perubahan itu dalam bentuk energi dan 

pengorbanan.48 

 

 

 

 

48Abd. Wahab, Kepemimpinan Pendidikan dan Kecerdasan Spiritual, h. 73. 
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c. Merenungkan apakah motivasinya yang paling dalam  

Langkah ketiga yakni merenungkan lebih dalam lagi. Seorang harus 

mengenali diri sendiri, letak pusat dan motivasi paling dalam. Jika diberi waktu 

setahun lagi apa yang akan dilakukan dengan waktu tersebut. 

d. Menemukan dan mengatasi rintangan 

Seseorang harus menemukan rintangan dan berusaha untuk mengatasi 

rintangan itu. Kini seseorang harus bisa menemukan hal yang menghambat dan 

mengembangkan pemahaman tentang bagaimana dirinya menghilangkan penghalang-

penghalang itu. Mungkin itu berupa tindakan sederhana seperti kesadaran atau 

kemantapan hati. 

e. Menggali banyak kemungkinan  

Seseorang harus mencurahkan usaha mental dan spiritual untuk menggali 

potensinya, menemukan tuntunan praktis yang dibutuhkan dan memutuskan 

kelayakan setiap tuntunan tersebut. Pada tahap ini perlu menyadari berbagai 

kemungkinan untuk bergerak maju. 

f. Menetapkan hati pada sebuah jalan  

Seseorang harus menetapkan hati pada satu jalan dalam kehidupan dan 

berusaha dirinya melangkah di jalan itu. Berusaha sebaik-baiknya demi diri sendiri 

dan orang lain, mengambil manfaat dari setiap situasi, merasa damai dan puas dengan 

keadaan hidup yag di jalani menuju amar ma’ruf nahi munkar. 
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g. Melangkah di jalan yang dipilih sendiri 

Setelah seseorang memilih dan melangkah di jalan yang di pilih, dia tetap 

harus sadar bahwa masih ada jalan-jalan dan harus tetap menghormati orang lain 

yang melangkah pada jalan-jalan tersebut.49 

3. Faktor yang Mempengaruhi Kecerdasan Spiritual 

Menurut Syamsu Yusuf ada beberapa faktor yang mempengaruhi 

perkembangan spiritual anak, yaitu:50 (Pertama) Faktor pembawa (Internal) Secara 

kodrat setiap manusia memiliki kepercayaan terhadap sesuatu yang berada diluar 

kekuas  aan yang memiliki kakuatan untuk mengatur kehidupan alam semesta. Setiap 

manusia memiliki fitrah beragama dalam dirinya. Dalam perkembangannya, fitrah 

beragama ini ada yang berjalan secara alamiah, da nada yang mendapat bimbingan 

dari para rasul Allah swt., sehingga fitrahnya berkembang sesuai kehendak Allah swt. 

(Kedua). Faktor lingkungan (Eksternal) menurut Syamsu Yusuf faktor lingkungan 

terdiri dari keluarga, sekolah dan masyarakat. Adanya keserasian antara keluarga, 

sekolah dan masyarakat dapat memberikan dampak positif bagi anakdalam 

membentuk jiwa keagamaan dalam diri anak. Adapun faktor tersebut antara lain 

sebagai berikut: 

a. Lingkungan keluarga 

 Keluarga merupakan lingkungan pertama bagi setiap anak. Orang tua menjadi 

orang yang paling bertanggung jawab dalam menumbuhkan kembangkan kecerdasan 

beragama pada anak. Orang tua juga bertanggung jawab untuk membimbing 

kesadaran beragama dalam diri anak secara nyata dan benar. 

 

49Ahmad  Tafsir, Ilmu Pendidikan Islam , h. 75. 

50Syamsu Yusuf, Psikologi Perkembangan (Jakarta: Kencana, 2011), h. 407. 
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b. Lingkungan sekolah 

Lingkungan sekolah merupakan lingkungan kedua setelah keluarga. Sekolah 

merupakan lembaga pendidikan format yang memiliki sistematik dalam 

melaksanakan pengajaran, bimbingan, dan latihan kepada anak agar mereka 

berkembang sesuai dengan potensinya. Dalam kaitan dengan mengembangkan 

spiritual semua guru memiliki kewajiban memberikan keteladanan dan pembiasaan 

yang baik bagi anak yang dimulai dari diri sendiri. Dengan adanya pembiasaan yang 

baik anak akan mampu mengembangkan kecerdasan spiritualnya.  

c. Lingkungan masyarakat 

Lingkungan masyarakat juga mempengaruhi kecerdasan spiritual pada anak. 

Lingkungan masyarakat berpengaruh terhadap perkembangan fitrah beragama atau 

kesadaran beragama seseorang. Dalam diri anak muncul perilaku baik atau tidak baik 

tergantung seberapa besar lingkungan sekitar mempengaruhi pergaulan sehari-hari. 

Lingkungan yang baik akan memberikan dampak positif bagi anak begitupun 

sebaliknya lingkungan yang kurang baik akan memberikan dampak negatif bagi 

anak.51  

Berdasarkan  penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa sanya ada bebrapa 

faktor yang mempengaruhi kecerdasan spiritual pada anak baik itu faktor dari dalam 

dan faktor dari luar sama halnya dilingkungan pesantren, biasanya santriwati yang 

rajin melakukan aktivitas di pesantren contohnya shalat berjamaah dan kegiatan 

positif yang lainnya cenderung tidak seperti biasanya lagi sebab santriwati tersebut 

 

51Yudrik Jahja, Psikologi Perkembangan, h. 450. 
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biasa terpengaruh dengan santriwati lainnya yang membiasakan diri untuk bermalas 

malasan, dan ini biasa terjadi apabila santri tersebut sudah jadi senior high school di 

pesantren. Namun pembina asrama sebagai orang tua tidak tinggal diam mereka 

selalu mengontrol dan senantiasa membimbing santriwatinya, agar supaya menjadi 

santriwati yang mengharumkan nama pesantren. 

4.  Indikator-Indikator Kecerdasan Spiritual 

 Adapaun indikator dari tercapainya Kecerdasan spiritual (SQ) seseorang 

secara optimal Menurut dana Zohar dan Ian Marshall di antaranya adalah: 

a. Kemampuan bersikap fleksibel 

Orang yang mempunyai kecerdasan spiritual yang tinggi ditandai dengan 

sikap hidupnya yang fleksibel atau luwes dalam menghadapi persolan. Felksibel 

bukan berarti tidak mempunyai pendirian, akan tetapi fleksibel karena pengetahuan 

atau wawasan yang luas dan sikap dari hati yang tidak kaku.  

Orang  yang fleksibel mudah meny esuaikan diri dalam berbagai situasi dan 

kondisi. Orang yang fleksibel tidak mau memaksakan kehendak dan tidak mudah 

mengalah dengan orang lain, meskipun demikian ia mudah untuk bisa menerima 

kenyataan dengan hati yang lapang. 

b. Tingkat kesadaran tinggi 

Orang yang mempunyai tingkat kesadaran tinggi berarti ia mengenal siapa 

dirinya dengan baik. Orang demikianlah lebih mudah mengendalikan diri dalam 

berbagai situasi dan keadaan, termasuk dalam mengendalikan emosi. Dengan 

mengenal diri sendiri secara baik, seseorang lebih mudah dalam memahami orang 

lain. Dalam tahap spiritual selanjutnya, lebih mudah baginya untuk mengenal 
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Tuhanya. Dalam menghadapi persoalan yang semakin kompleks, tingkat kesadran 

yang tinggi ini sangat penting. Karena baginya tidak mudah putus asa.52 

c. Kemampuan mengahadapi penderitaan  

Sebagian orang ada yang tidak bisa mengahadapi penderitaan hidup dengan 

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

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

spiritual yang baik akan mempunyai kemampuan dalam menghadapi penderitaan 

dengan baik. 

Kemampuan menghadapi penderitaan karena seseorang mempunyai 

kesadaran bahwa penderitaan yang terjadi sesungguhnya untuk membangun dirinya 

agar menjadi manusia yang lebih kuat. Ia juga mempunyai kesadran bahwa orang lain 

yang lebih menderita darinya masih banyak. Dengan demikian dia menemukan 

hikmah dan makna hidu dari penderitaan yang dihadapinya. 

d. Kemampuan menghadapi rasa takut 

Setiap orang pasti mempunyai rasa takut, baik sedikit atau banyak. Takut 

terhadap apa saja, termasuk menghadapi kehidupan. Kebanyakan manusia 

mempunyai rasa khawatir yang berlebihan bahkan berkepanjangan disebabkan rasa 

takut tersebut. Padahal hal yang ditakutkan itu belum tentu terjadi. Rasa takut yang 

berlebihan bisa saja membuat manusia melakukan perbuatan menyimpang dari 

hukum nilai. 

Orang yang mempunyai kecerdasan spiritual yang tinggi, ia bisa menghadapi 

dan mengelola rasa takut itu dengan baik. Kesabaran dalam banyak hal merupakan 

 

52Muhaimi Azzet, Mengembangkan Kecerdasan spiritual Bagi Anak (Jogjakarta: Ar-Ruzz  

Media, 2010), h. 43. 
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keberanian seseorang dalam menghadapi kehidupan. Hal ini bisa terjadi Karena orang 

yang mempunyai kecerdasan spiritual juga mempunyai sandaran yang kuat dalam 

keyakinan jiwanya. 

e. Kualitas hidup yang diilhami oleh visi dan nilai 

Tanda orang yang mempunyai kecerdasan spiritual adalah hidupnya 

berkualitas karena diilhami oleh visi dan nilai. Visi dan nilai tersebut ialah hal yang 

bernilai mahal dalam kehidupan seseorang. Orang mudah terpengaruh karena tidak 

mempunyai visi dan nilai, bahkan orang yang mempunyai visi dan nilai mudah 

terpengaruh karena tidak mampu berpegang kuat.53 

Visi dan nilai seseorang bisa jadi berlandaskan keyakinan kepada tuhan, atau 

bisa juga berasal dari pengalaman hidup. Visi dan nilai yang dimiliki oleh seseorang 

bisa membuat hidupnya terarah, tidak goyah ketika menghadapi cobaan dan lebih 

mudah dalam meraih kebahagiaan. 

f. Enggan menyebabkan kerugian 

Orang yang mempunyai kecerdasan spiritual yang baik enggan 

menyebabkannya kerugian yang disebabkan oleh keputusan atau langkah-langkah 

yang diambilnya. Orang demikian berpikir lebih selektif dalam mempertimbangkan 

berbagai hal. Inilah hal yang sering disebut sebagai langkah yang efektif penting 

sekali dalam kehidupan. Hal tersebut tidak menimbulkan kerugian. 

g. Cenderung melihat keterkaitan berbagai hal  

Agar keputusan dan langkah yang diambil oleh seseorang dapat mencapai 

keberhasilan, diperlukan kemampuan dalam melihat keterkaiatan antara berbagai hal 

 

53Danah Zohar dan Ian Marsal, SQ: Menentukan Kecerdasan Spritual Dalam Berfikr 

Intergralistik dan Holistik untuk Memaknai Kehidupan, (Bandung; Mizan Anggota IKAPI 2001), h.11. 
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dalam sebuah masalah. Akan tetapi tidak semua orang mempunyai kecenderungan 

untuk melihat keterkaitan antara berbagai hal dari sebuah kejadian yang sedang 

dihadapinya. Hanya orang-orang yang mempunyai kecerdasan spiritual yang mampu 

melakukannya. Dengan demikian orang tersebut akan tampak lebih matang dan 

berkualitas di berbagai hal ini dalam kehidupannya. 

h. Cenderung bertanya “mengapa” atau “bagaimana jika” 

Pertanyaan “mengapa” atau “bagaimana jika” biasanya dilakukan oleh 

seseorang untuk mencari jawaban yang mendasar. Inilah tanda bagi orang yang 

mempunyai kecerdasan spiritual yang tinggi. Dengan demikian ia dapat memahami 

masalah dengan baik, tidak secara parsial dan dapat mengambil keputusan dengan 

baik pula. Pertanyaan ini penting sekali agar seseorang tidak terjebak dalam satu 

masalah dan penting sebagai jalan keluar dalam menghadapi suatu masalah. Hal 

tersebut sangat penting agar seseorang merencanakan tujuan dengan baik untuk 

mencapai keberhasilan. 

i. Pemimpin yang penuh pengabdian dan bertanggunng jawab 

Apabila kita mencari seorang pemimpin, carilah yang mempunyai kecerdasan 

spiritual yang tingg. Sebab, orang yang mempunyai kecerdasan spiritual yang tinggi 

akan bisa menjadi pemimpin yang penuh pengabdian dan bertanggung jawab. 

Kemudian menjadi tanggung jawab yang mulia bagi orang tua untuk 

mengembangkan kecerdasan spiritual anak-anaknya. Adapun yang disebut oleh para 

psikologi sebagai (bidang mandiri) yaitu memiliki kemudahan untuk bekerja 

melawan konvensi seperti mau memberi dan tidak mau menerima.54 

 

54Danah Zohar dan Ian Marshall, SQ, Memanfaatkan Kecerdasan spiritual dalam Berfikir 

Holistik Memaknai Kehidupan (Bandung: PT. Mizan Pustaka, 2001), h. 14. 
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Berdasarkan penjelasan tersebut, penulis dapat menyimpulkan bahwasanya 

dari beberapa tanda-tanda orang yang mempunyai kecerdasan spiritual di sisi lain 

mampu menghadapi lika-liku kehidupan, tidak hanya dihadapi namun juga mampu 

dipecahkan dengan rasional dan emosional. Sebagai contoh di lokasi penelitian 

peneliti yaitu di Pondok Pesantren Modern Putri IMMIN, di sana para santriwati 

seringkali menghadapi berbagai permasalahan yang disebabkan oleh pelanggaran 

yang dibuatnya sendiri. Sebab di pondok pesantren setelah peneliti amati di sana 

sistem senior high school, senior atau kakak kelas harus dihormati jika terdapat 

santriwati yang belagu atau bahasa di pondok biasa disebut rewa maka akan 

diberlakukan jasus 5 menara entah dalam satu angkatan itu yang kena imbasnya atau 

perorangan tapi pengalaman di sana tak jarang perindividu sebab sistem pesantren itu 

solid satu yang kena hukumun semua akan ikut.  

Adapun kasus 5 menara yang diberlakukan apabila santriwati melanggar 

sebagai contoh pelanggaranya tidak menggunakan bahasa inggris arab diwaktu yang 

telah ditentukan, membuang sampah sembarangan, tidak pernah mengganti kerudung 

salat, serta memakai sendok saat makan bersama kecuali tanganya sakit. Maka hal 

tersebut akan dikenakan hukuman hafalan. Namun biasanya santriwati yang baru 

masuk pesantren terkadang menangis saat merasakan hal tersebut, juga terdapat 

santriwati yang ingin pindah dan sebagainya. Tapi yang namanya hidup di 

lingkungan pesantren satu dua bulan kita akan merasakan yang namanya ujian yang 

berat, entah itu kita mendapatkan masalah atau pun melanggar peraturan, ditambah 

lagi terkadang airnya macet menyebabkan kita tidak betah. Namun jika kita 

menyadari pepatah bersakit sakit dahulu bersenang-senang kemudian, maka dengan 

sendirinya kita akan menjadi manusia terpilih dengan menyadari bahwa terkadang 
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kita harus berusaha, kita harus merasakan penderitaan demi mendapatkan ilmu yang 

bermanfaat yang akan membawa kita kepada masa depan yang cerah. 

4. Aspek Kecerdasan spiritual 

Menurut Aru Ginanjar Agustian bahwa ada 4 aspek dalam kecerdasan 

spiritual yaitu ; Shidiq, amanah tabliq, fatanah.55 

Berdasarkan pendapat di atas maka dalam tesis ini penulis mengambil 

sebagian indicator kecerdasan spiritual agar kecerdasan spiritual tidak melebar 

sehinga apa yang dimaksudkan oleh penulis tersampaikan kepada pembaca. 

a. Shidiq 

Salah satu dimensi kecerdasan ruhaniah terletak pada nilai kejujuran yang 

merupakan mahkota kepribadian orang-orang muliah yang telah dijanjikan Allah 

akan memperoleh limpahan nikmat dari nya. Seseorang yang cerdas ruhaniah, 

senantiasa memotivasi dirinya berada dalam lingkungan orang-orang yang 

memberikan kejujuran. 

Shidiq adalah benar perkataan, benar pergaulan, benar kemauan, benar janji, 

benar kenyataan.56 Perilaku yang jujur adalah perilaku yang diikuti dengan sikap 

tanggung jawab. Kejujuran dan rasa tanggung jawab yang memancar dari 

qalbumerupakan sikap sejati manusia bersifat universal, sehingga harus menjadi 

keyakinan dan jati diri serta sikap nya yang paling autentik asli, dan tidak bermuatan 

kepentingan lain, kecuali ingin memberikan keluhuran makna hidup. 

 

 

 

55Ary Ginanjar Agustian, Rahasia Sukses Membangun Kecerdasan Emosi dan Spritual 

ESQ,h.59. 

56Al-Jauziyah, Nikmatnya Sabar (Jakarta : Senayan Publishing, 2009), h. 69. 
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b. Amanah  

Amanah secara etimologis pendekatan kebahasaan, yang berarti jujur atau 

dapat dipercaya. Menurut KBBI adalah sesuatu yang dipercayakan (dititipkan) 

kepada orang lain. 

Menurut Muh Ivan Agung dari hasil penelitianya menunjukkan bahwa 

amanah merupakan konsep Islam yang sudah sering digunakan dalam konteks 

masyarakat Indonesia. Berdasarkan hasil studi menunjukkan bahwa prototype orang 

amanah adalah orang yang memiliki karakter positif, seperti dapat dipercaya, 

bertanggung jawab dan jujur, dan orang yang mampu melaksanakan tugas yang 

diberikan. Sementara pada studi dua menghasilkan tiga faktor atau komponen dalam 

skala amanah yaitu integritas melaksanakan tugas dan kebijakan.57 

c. Fathanah 

Fathanah adalah salah satu sifat wajib para nabi dan Rasul yang memiliki arti 

sebagian bijaksana atau cerdas. Menurut seorang ualama Turki yaitu Fethullah Gulen 

dalam Abdul Heyyie Al-Katami, bahwa “kecerdasan yang dimiliki Rasulullah saw. 

memiliki makna yang khusus, yaitu suatu perpaduan dari kekuatan penalaran, 

kecerdasan intelegensi, penilaian dan kebijaksanaan yang jauh melebihi kemampuan 

manusia bila melalui kekuatan pemahaman yang tinggi. Ia mencakup semua dan 

memadukan semua kemampuan manusia, baik dari hati, jiwa maupun pikirn.58 

 

 

 

57 Ivan Muhammad Agung, “Pengaruh Konsep Amanah dalam Pendekatan Kualitatif dan 

Kuantitatif”Jurnal Psikologi 43, no. 3 (2016),h. 264. 

58Abdul Hayyie Al-Katani, Bagaimana Mencintai Rasulullah saw, (Jakarta: Gema Insani 

Press, 2002), h.52. 
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d. Tablig 

Tablig artinya menyiarkan atau menyampaikan ajaran agama Islam yang 

ditunjukkan kepada sesama manusia Ketika Nabi dan Rasul menyampaikan 

kebenaran tidak ada yang disembunyikan meski itu meninggung Nabi dan 

Keluarganya. 

Berdasarkan keempat aspek-aspek kecerdasan ruhaniah, maka peneliti dapat 

membuat kesimpulan bahwa kecerdasan ruhaniah adalah kemampuan atau kapasitas 

seseorang untuk penggunaan nilai-nilai agama baik dalam berhubungan secara 

vertical atau hubungan hubungan dengan Allah swt, dan hubungan secara horizontal 

atau hubungan sesame manuisa yang dapat dijadikan pedoman suatu perbuatan yang 

bertanggung jawab di dunia maupun di akhirat. Dengan arti kata lain kecerdasan 

spiritual dimana kondisi seseorang yang telah dapat mendengar suara hati, karena 

pada dasarnya suara hati manusia masih bersifat universal, tapi apabila seseorang 

telah mampu memunculkan beberapa sifat-sifat dari Allah yang telah diberikanya 

kepada setiap jiwa manusia dalam bentuk yang fitrah dan suci yang disebut dengan 

asmaul husna maka muncullah sifat takwa. 

C. Kerangka Pikir 

Mengacu pada landasan landasan teoritis penelitian ini, secara garis besarnya, 

arah penelitian ini dapat dilihat pada skema kerangka pikir berikut 
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Tabel 2.1 

Kerangka Pikir 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         Pola Asuh Pembina Asrama 

Pola asuh Pembina asrama yang 

memiliki aspek dimensi yaitu (1) pola 

asuh permisif, yang berarti serba 

membolehkan dan suka mengizinkan 

serta memberikan pengawasan 

yangsangat longgar, (2) pola asuh 

otoriter yang ditandai dengan cara 

mengasuh dengan aturan ketat, (3) pola 

asuh demokratis yaitu pola asuh yang 

ditandai dengan pengakuan pembina 

terhadap kemampuan santrinya. 

Kecerdasan spiritual 

Terdapat 4 aspek dimensi Kecerdasan yait 

1) kemampuan bersikap jujur 2) 

kemampuan bersikap amanah, 3) 

kemampuan untuk menayampaikan tabliq 4) 

cerdas (fatanah) sejak lahir dengan demikian 

manusia dapat menjalani hidup dengan 

penuh makna, mendengarkan suara hati 

nuraninya, sehingga tak pernah sia-sia 

semua dijalaninya selalu bernilai. 

 

Pengaruh  Pola asuh Pembina asrama 

terhadap kecerdasan spiritual santriwati 

Terdapat pengaruh  pola asuh Pembina asrama terhadap 

kecerdasan spiritual santriwati di SMA Pesantren IMMIM 

Minasate ‘Ne Pangkep 
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BAB III 

 METODOLOGI PENELITIAN 

A. Jenis dan Lokasi Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah ex-post facto.  

Penelitian ex-post facto merupakan penelitian yang variabel-variabel bebasnya telah 

terjadi perlakuan, atau treatment tidak dilakukan pada saat penelitian berlangsung, 

sehingga penelitian ini biasanya dipisahkan dengan penelitian eksperimen.1 Arti ex-

post facto, yaitu “dari apa  dikerjakan setelah kenyataan”, maka penelitian ini disebut 

sebagai penelitian sesudah kejadian. Penelitian ex post facto merupakan suatu 

penelitian yang dilakukan untuk meneliti peristiwa yang telah terjadi dan kemudian 

merunut ke belakang untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan timbulnya 

kejadian tersebut.2 

Definisi ex-post facto adalah sesudah fakta, yaitu penelitian yang dilakukan 

setelah suatu kejadian itu terjadi. Penelitian ini juga biasa disebut dengan sesudah 

kejadian, atau disebut juga dengan after the fact dan ada pula peneliti yang 

menyebutnya dengan retrospective study atau study penelusuran kembali.3 

 

 

 

1Syamsuddin dan Vismaia S. Damaianti, Metode Penelitian Pendidikan Bahasa (Bandung: 

Remaja Rosdakarya, 2011), h. 164.  

2Sugiyono, Metode Penelitian Administrasi dilengkapi dengan Metode R&D (Cet. XXIII; 

Bandung: Alfabeta, 2016), h. 7. 

3Sitti Mania, Metodologi Penelitian Pendidikan dan Sosial (Makassar: Alauddin Unversity 

Press, 2013,) h. 79. 
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2. Lokasi Penelitian 

 Lokasi penelitian ini akan dilaksanakan di SMA Pesantren Modern Putri 

IMMIM Minasate’ne Pangkep. Pesantren  ini bertempat di Jalan Fadeli Lurang, 

Kelurahan Biraeng, Kecamatan Minasate’ne, Kabupaten Pangekep. Peneliti 

mengambil lokasi penelitian tersebut dengan beberapa pertimbangan yaitu mudahnya 

peneliti memperoleh data, lokasi penelitian adalah tempat peneliti sekolah, yang lebih 

mendasar lagi peneliti dapat bekerjasama dengan pihak pesantren terkhususnya 

pembina asrama dan santriwati di Pesantren Modern Putri IMMIM Minasate’ne 

Pangkep. 

B. Pendekatan Penelitian 

Pendekatan penelitian merupakan pendekatan yang digunakan untuk 

menjelaskan perspektif dalam membahas objek penelitian. Bagian ini memiliki dua 

perspektif, yaitu pendekatan metodologi dan pendekatan pedagogik. 

1. Pendekatan Metodologi  

Pendekatan metodologi yang digunakan adalah pendekatan yang bercorak 

positivistic (kuantitatif). Dikatakan demikian, karena fakta yang diteliti adalah fakta 

yang dapat diobservasi, dapat dihitung, dan dapat diukur. 

2. Pendekatan Psikologis 

Pendekatan psikologis dimana pengukuran dilakukan dengan menggunakan 

angket yang berbentuk skala likert. Setelah data terkumpul, selanjutnya dianalisis 

menggungakan analsiis statistic deskriptif untuk mengetahui masing-masing 

gambaran dari masing-masing variabel. Dalam penelitian ini penulis menggunakan 

pendekatan psikologis karena tujuan penelitian ini untuk mendeskripsikan bentuk 
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pengaruh Pengaruh Pola Asuh Pembina Asrama Terhadap Kecerdasan spiritual Santriwati di 

SMA Pesantren Modern Putri IMMIM Minasate’ne Pangkep. 

C. Variabel dan Desain Penelitian 

1.  Variabel Penelitian 

  Variabel adalah segala sesuatu yang berbentuk apa saja yang telah peneliti 

tetapkan  untuk  dipelajari sehingga memperoleh informasi  tentang  hal tersebut 

mudian ditarik kesimpulannya.4  

  Variabel independent (mempengaruhi, bebas) ialah variabel yang berperan 

memberi pengaruh kepada variabel lain atau variabel yang mempengaruhi dan 

menjadi sebab perubahan atau timbulnya variabel dependent (variabel terikat). 

Sedangkan variabel dependent (terpengaruh, terikat) ialah variabel yang dijadikan 

sebagai faktor yang dipengaruhi oleh sebuah atau sejumlah variabel lain. Variabel 

dependent juga bisa dikatakan sebagai variabel  yang menjadi akibat karena adanya 

variabel bebas.5 Dalam penelitian ini, ada dua variabel yang akan peneliti analisa 

antara lain, yaitu: 

a. Variabel Independen 

Variabel bebas (Independen Variabel) adalah pola asuh Pembina asrama “X”. 

b. Variabel Dependen 

Variabel terikat (Dependen Variabel) adalah kecerdasan spiritual snatriwati 

yang dilambangkan dengan “Y”. 

 

 
4Sugiono, Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D, h. 60. 

5Sangkot Nasution, Variabel Penelitian, Program Studi Pendidikan Guru Raudhatul Athfal 

(PGRA) 5, no. 2 (Desember 2017) h. 2.  
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2. Desain Penelitian 

Adapun desain dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

 

 

 Keterangan: 

 X : Pola asuh Pembina asrama 

 Y : Kecerdasan spiritual 

  

C. Populasi dan Sampel 

1. Populasi   

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas: objek/subjek yang 

mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk 

dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya.6 

Sulaiman Saat dan Sitti Mania menjelaskan populasi selalu terkait dengan 

jumlah atau keseluruhan dari subjek/objek yang diteliti. Penelitian populasi tergambar 

pada judul atau rumusan masalah penelitian. Misalnya subjek penelitian adalah 

santriwati pada suatu sekolah , maka populasinya adalah keseluruhan peserta didik 

pada sekolah itu, kalau judul penelitian hanya mencantumkan pada kelas tertentu, 

maka populasinya adalah seluruh penghuni asrama pada kelas itu. Penggunaan 

populasi berlaku pada penelitian kuantitatif, dan tidak berlaku pada penelitian 

 

6Kamaluddin Tajibu, Metode Penelitian Komunikasi (Makassar: Alauddin University Press, 

2013), h. 165. 

X Y 
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kualitatif.7 Populasi yang ditetapkan dalam penelitian ini yaitu seluruh santriwati 

penghuni asrama Pesantren Modern Putri IMMIM Minasate’ne Pangkep yang 

berjumlah 3 asrama sebanyak 116 Santriwati.   

Tabel 3.1 

Jumlah Populasi Santriwati Pesantren Modern Putri Immim Minasate’ne Pangkep 

No Nama Pembina Nama Asrama Tingkatan 
Jumlah 

Santriwati 

1 Indriani Lestari MASYITAH SMA 40 

2 Nurshofa  RABIAH SMA 32 

3 Hj. Khaerah KARTINI SMA       44 

TOTAL 116 

2. Sampel  

 Sampel adalah sejumlah anggota yang diambil/dipilih dari suatu populasi. 

Besarnya sampel ditentukan oleh banyaknya data atau observasi dalam sampel itu. 

Sampel yang dipilih harus mewakili (representative) terhadap populasi, karena 

sampel merupakan alat atau media untuk mengkaji sifat- sifat populasi.8 Sampel yang 

baik adalah yang dapat mewakili sebanyak mungkin karakteristik populasi, artinya 

sampel harus valid yaitu bisa mengukur sesuatu yang seharusnya diukur. 

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh 

populasi tersebut.9 Selain itu Arikunto mendefinisikan pengertian sampel sebagai 

 
7Sulaiman Saat dan Sitti Mania, Pengantar Metodologi Penelitian Panduan Bagi Peneliti 

Pemula (Makassar: Penerbit SIBUKU, 2018), h. 56. 

8Nursalam, Statistik Untuk Penelitian (Makassar: Alauddin University Press, 2011), h. 15-

16. 

9Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan  Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D, h. 

118. 
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berikut: 

Sampel adalah sebagian dari hasil populasi yang diteliti. Apabila subjeknya 
kurang dari 100 lebih baik diambil semua dan apabila subjeknya lebih besar 
dari 100 dapat diambil antara 10%-15% atau 20-25% dari jumlah 
populasinya.10 

Berdasarkan uraian tersebut maka penulis mengambil 35% populasi yang ada, 

dan memudahkan memperoleh data yang kongkrit dan relevan dari sampel. Sampel 

pada penelitian ini adalah 10 santriwati asrama Masitah, 10 santriwati asrama 

Rabiyah dan 20 santriwati asrama Kartini jdai jumlah sampel dalam penelitian ini 

adalah 40 santriwati. 

Adapun teknik  yang digunakan oleh peneliti adalah teknik simple random 

sampling. Dikatakan simple (sederhana) karena pengambilan anggota sampel dari 

populasi dilakukan secara acak tanpa memperhatikan strata yang ada dalam populasi 

itu, dan peneliti mengambil secara acak sesuai dengan jumlah yang dikehendaki oleh 

peneliti.  

D. Metode Pengumpulan Data 

 Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling utama dalam 

penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Teknik 

pengumpulan data adalah cara-cara yang digunakan oleh peneliti untuk 

mengumpulkan data yang dibutuhkan untuk menjawab rumusan masalah pada 

penelitian.11  

Metode-metode yang digunakan dalam mengumpulkan data pada penelitian 

ini yaitu: 

 
10Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Praktek, h. 109. 

11Suharsimi Arikunto, Manajemen Penelitian (Cet. III; Jakarta: Rineka Cipta, 1995), h. 134.  
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1. Angket (kuesioner) 

Angket atau yang sering dikenal dengan kuesioner merupakan metode 

pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan atau 

pernyataan tertulis kepada responden untuk dijawabnya.12Variabel yang akan diukur 

dijabarkan menjadi indikator variabel. Indikator tersebut dijadikan sebagai titik tolak 

ukur untuk menyusun item-item instrumen yang dapat berupa pertanyaan atau 

pernyataan.13 

2. Dokumentasi  

Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu dalam bentuk 

gambar, tulisan, atau karya monumental seseorang. Dokumentasi adalah ditujukan 

untuk memperoleh data langsung dari tempat penelitian, meliputi buku-buku yang 

relevan, peraturan-peraturan, laporan kegiatan, foto-foto, file dokumenter, data yang 

relevan dengan penelitian.14 Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data untuk data 

yang sudah siap, sudah berlalu atau disebut dengan data sekunder. Peneliti hanya 

mengambil data yang sudah ada yang berhubungan dengan variabel penelitian yang 

dibutuhkan.15 

E. Instrumen Penelitian 

Instrumen penelitian merupakan alat yang digunakan dalam pengumpulan 

data atau informasi yang berkaitan dengan penelitian. Instrumen penelitian 

 
12Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif  Kualitatif dan R&D, h. 142. 

13Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D, h. 

134-135. 

14Riduwan, Dasar-dasar Statistika (Cet. III; Bandung: Alfabeta, 2013), h. 58. 

15Sulaiman Saat dan Sitti Mania, Pengantar Metodologi Penelitian Panduan Bagi Peneliti 

Pemula, h. 88. 
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merupakan suatu alat yang dipergunakan dalam mengukur fenomena atau gejala alam 

maupun sosial yang diamati oleh peneliti. Semua fenomena ini disebut variabel 

penelitian. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini 

adalah angket (kuesioner) dengan bentuk skala likert, dan dokumentasi. 

1. Angket (kuesioner) 

 Adapun jenis kuesioner yang digunakan ialah kuesioner (angket) tertutup. Di 

mana alat ukur yang digunakan ialah skala likert. Skala likert biasanya digunakan 

untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi seseorang atau sekelompok orang 

tentang fenomena sosial. Skala ini menilai sikap atau tingkah laku yang diinginkan 

oleh peneliti dengan cara mengajukan beberapa pertanyaan atau pernyataan dengan 

pilihan alternatif empat kategori jawaban yang akan dipilih responden untuk melihat 

pola asuh Pembina asrama terhadap kecerdasan spiritual santriwati di SMA Pesantren 

Modern Putri IMMIM Minasate’ne Pangkep,  pada skala ukur yang telah disediakan, 

misalnya sangat sesuai (SR), sesuai (SL), tidak sesuai (KK), dan sangat tidak sesuai 

(TP) dengan memberikan tanda checklist (√). 

2. Format Dokumentasi  

Format dokumentasi dalam penelitian ini digunakan untuk mengumpulkan 

data yang berkaitan dengan keseharian (kecerdasan spiritual)  santriwati di asrama 

Rabiyah, masytah, dan halimah yang sudah diberikan pola asuh dari pembina asrama, 

lalu dianalisis dengan menggunakan statistik deksriptif dan statistik inferensial.  

F. Uji Validitas dan Reliabilitas Instrumen 

Uji validitas digunakan oleh peneliti adalah uji konstruk yaitu untuk 

mengukur data yang telah didapat setelah penelitian yang merupakan data yang valid 
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dengan alat ukur yang digunakan yaitu kuesioner. Pengujian validitas dilakukan pada 

tiap item pertanyaan yang diberikan dengan menggunakan rumus korelasi, di mana  

ketika nilai r lebih besar dari 0,30 maka instrumen tersebut memiliki validitas 

konstruk yang baik. 

Pengujian reabilitas menggunakan rumus Spearman Brown dengan 

menggunakan teknik belah dua (ganjil genap), dimana sebelumnya nilai r ditentukan 

pula dengan menggunakan rumus korelasi layaknya pada pengujian Validitas. Rumus 

Spearman Brown adalah: 

𝑟𝒊 =
𝟐. 𝒓𝒃

𝟏 + 𝒓𝒃
 

Setelah memperoleh nilai 𝑟𝑖 maka dilakukanlah pengujian reabilitas dengan 

menggunakan r tabel sebagai pembanding, kriterianya adalah: 

1. Jika r hitung > r tabel maka pertanyaan tersebut reliabel. 

2. Jika r hitung < r tabel maka pernyataan tersebut tidak reliabel.16 

G. Teknik Pengolahan dan Analisis Data 

Pengolahan data hasil penelitian menggunakan dua teknik statistik, yakni 

statistik deskpriptif dan statistik inferensial. 

1. Statistik Deskriptif 

Analisis Statistik Deskriptif digunakan untuk mengetahui gambaran secara 

umum. Statistik deksriptif adalah statistik yang digunakan untuk menganalisis data 

dengan cara mendeksripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul 

sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk 

 
16Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif Kualitatif, dan R&D, h. 

178-179. 
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umum atau generalisasi.17 Adapun analisis deskriptif yang digunakan adalah analisis 

deskriptif kuantitatif dengan rumus sebagai berikut: 

a. Menghitung rentang kelas, yakni data terbesar dikurangi data terkecil 

 

 

Keterangan: 

R : Rentang 

Xt : Data terbesar dalam kelompok 

Xr : Data terkecil dalam kelompok18 

b. Menghitung jumlah kelas interval 

 

 

Keterangan : 

K : Jumlah kelas interval 

N : Banyaknya data atau jumlah sampel 

Log : Logaritma19 

c. Menghitung panjang kelas interval.  

 

 

Keterangan :  

P : Panjang kelas interval 

R : Rentang 

K : banyaknya kelas20 

 
17Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitaif, Kualitatif dan R&D, h. 

199. 

18Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitaif, Kualitatif dan R&D (Cet. 

XIX; Bandung: Alfabeta, 2011), h. 55. 

19Syafaruddin Siregar, Statistik Terapan Untuk Penelitian (Cet. I; Jakarta: Grasindo, 2005), h. 

24. 

20Syafaruddin Siregar, Statistik Terapan Untuk Penelitian, h.32. 

𝑅 = 𝑋𝑡 − 𝑋𝑟 

 

𝐾 = 1 + (3,3) log 𝑁 

𝑃 =
𝑅

𝐾
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d. Rata-rata (Mean) 

Skor rata-rata atau mean dapat diartikan sebagai jumlah nilai kelompok data 

dibagi dengan jumlah nilai responden.21 Rumus rata-rata adalah:     

 

 

Keterangan : 

�̅� : Rata-rata 

∑ 𝑓i : jumlah data/sampel 

𝑓i𝑥i: Produk  perkalian antara fi pada tiap interval data dengan tanda kelas (xi). 

Tanda kelas (xi) adalah rata-rata dari nilai terendah dan tertinggi setiap interval 

data.22 

e. Standar Deviasi 

 

 

 

 

Keterangan :  

𝑆𝐷 : Standar Deviasi 

𝑓𝑖 : frekuensi untuk variabel 

𝑥𝑖: tanda kelas interval variabel  

�̅�  : Rata-rata/Mean 

n ∶ jumlah populasi.23 

 

 

 

21Anas Sudijono, Pengantar Evaluasi Pendidikan (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001), h. 

327. 

22Nana Sudjana, Statistika Pendidikan (Cet. I; Bandung: Remaja Rosdakarya, 1996), h. 70. 

23Nana Sudjana, Statistika Pendidikan, h. 97. 

�̅� =
∑ 𝑓

i
𝑥i

∑ 𝑓
i

 

 

𝑆𝐷 = √
∑ 𝑓𝑖(𝑥𝑖 − �̅�)2

(n − 1)
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f. Persentase (%) nilai rata-rata 

 

 

 

Keterangan:  

P : Angka persentase 

f : Frekuensi yang dicari persentasenya 

N : Jumlah responden24 

g. Kategorisasi 

Pola asuh Pembina asrama (variabel X) dan Kecerdasan spiritual 

santriwati(variabel Y). Untuk menentukan kategorisasi akan digunakan rumus 

sebagai berikut: 

Pada analisis deskriptif ini, peneliti menggunakan kategorisasi  pola asuh 

Pembina asrama terhadap kecerdasan spiritual santriwati di SMA Pesantren Modern 

Putri IMMIM Minasatene Pangkep dengan rumus sebagai berikut: 

a) Rendah : x < (𝜇 − 1,0(𝜎)) 

b) Sedang : (𝜇 − 1,0(𝜎)) ≤ x < (𝜇 + 1,0(𝜎)) 

c) Tinggi : x ≥ (𝜇 + 1,0(𝜎)).25 

2. Analisis Statistik inferensial 

Statistik inferensial adalah teknik statistik yang digunakan untuk menganalisis 

data sampel dan hasilnya diberlakukan untuk populasi. Statistik yang digunakan 

untuk menguji hipotesis penelitian yang diajukan dan membuat kesimpulan dari data 

yang telah disusun dan diolah. Adapun rumus yang digunakan untuk menguji 

kebenaran hipotesis penelitian ini adalah sebagai berikut: 

 

 

24Nana Sudjana, Dasar-Dasar Proses Belajar Mengajar (Cet, XIII; Bandung: Sinar Baru 

Algesindo, 2014), h. 130. 

25Saifuddin Azwar, Penyusunan Skala Psikologi, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999) h. 109. 

𝑃 =
𝑓

𝑁
𝑥100% 
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a. Analisis Regresi Sederhana 

Regresi linear sederhana memperkirakan satu variabel terikat berdasarkan satu 

variabel bebas. Variabel terikat diberi notasi Y dan variabel bebas diberi notasi X, 

sehingga bentuk yang dicari adalah regresi Y atas X. 

Dengan menggunakan persamaan: 

Y = a + bX 

Keterangan: 

Y = Nilai yang diprediksikan 

a  = Koefisien regresi X 

b  = Koefisien regresi Y 

X = Nilai variable independen26 

Untuk koefisien-koefisien regresi a dan b dapat dihitung dengan rumus: 

a = 
∑ 𝑌(∑ 2𝑋 )− ∑ 𝑋 (∑ 𝑋𝑌

𝑛 ∑ 2𝑋 −(∑𝑋)2  

 b =   
𝑛 ∑ 𝑋𝑌− ∑ 𝑋 ∑ 𝑌

𝑛 ∑ 2𝑋 −(∑𝑋)2
 

Keterangan: 

X = Nilai Variabel Independen 

Y = Nilai variabel dependen 

a = Koefisien regresi a 

b = Koefisien regresi b 

n = Jumlah sampel27 

b. Uji Normalitas 

Uji normalitas data yang dimaksud tentang apakah data-data yang digunakan 

berdistribusi normal atau tidak. Untuk pengujian tersebut digunakan rumus Chi-

kuadrat yang dirumuskan sebgai berikut: 

 
26 Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan  Kuantiatif, Kualiatif, dan R&D, h. 

262. 
27Husein Umar, Metode Penelitian Untuk Skripsi dan Tesis Bisnis (Cet. I; Jakarta: Rajawali 

Press, 2008), h. 114. 
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X2hitung = 
∑(0 –𝑓ℎ)2

𝑓ℎ
 

Keterangan : 

X2 = Nilai Chi-kuadrat Hitung 

fo   = Frekuensi hasil pengamatan 

fh    = Frekuensi harapan 

Kriteria pengujian normal bila X2hitung lebih kecil dari X2tabel, sementara 

X2tabel diperoleh dari daftar X2 dengan dk = (k-1) pada taraf signifikan α = 0,05. 

c. Uji Linearitas (Kelinieran Persamaan Regresi) 

Uji lineritas adalah uji yang memastikan apakah ata yang kita miliki sesuai 

dengan garis linear atau tidak. Uji linearitas digunakan untuk mengkonfirmasikan 

apakah sifat linear antara dua variabel yang diidentifikasikan secara teori sesuai atau 

tidak dengan hasil observasi yang ada. Rumus uji linearitas adalah sebagai berikut: 

𝐹ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 =
𝑅𝐽𝐾 (𝑇𝐶)

𝑅𝐽𝐾 (𝐸)
 

Dengan taraf signifikan 0,05 dan derajat kebebasan pembilang n-1 serta 

derajat kebebasan penyebut n-1, maka jika diperoleh 𝐹ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 ≤ 𝐹𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙 berarti data 

linear.28 

d. Uji Signifikan (Uji-t) 

Uji t ini digunakan untuk menguji dan mengetahui ada tidaknya pengaruh 

pola asuh Pembina asrama terhadap kecerdasan spiritual santriwati di SMA Pesantren 

Modern Putri IMMIM Minasatene. Sebelum dilanjutkan dengan menguji yang telah 

ditentukan maka terlebih dahulu dicari kesalahan baku regresi dan kesalahan baku 

koefisien b (penduga b) sebagai berikut: 

 

 

 
28Ridwuan, Dasar-dasar Statistika (Cet. VIII; Bandung: Alpabeta, 2010), h. 205. 
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1) Untuk regresi, kesalahan bakunya dirumuskan: 

Se =  
√∑𝑌

2
– ( 𝑎 ∑ 𝑌) − 𝑏. ∑𝑌𝑋

(𝑛 − 2)
 

2) Untuk koefisien regresi b (penduga b) kesalahan bakunya dirumuskan: 

  𝑆𝑏 = 
𝑆𝑒

√𝑋2 –
(∑𝑋)

𝑛

2
 

e. Penguji Hipotesis 

1) Menentukan formulasi hipotesis 

𝐻𝑜: 𝛽 =  𝛽𝑜 = 0 (Tidak ada pengaruh X terhadap Y) 

 𝐻1: 𝛽≠𝛽𝑜 (Ada pengaruh X terhadap Y) 

2) Menentukan tarat nyata (𝛼) dan nilai 𝑡𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙 

α =  5% = 0,05 → 𝑎
2⁄  = 0,025 

𝑏 = 𝑛 −  2 

𝑡 = 0,025𝑛 

3) Menentukan nilai 𝑡ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 

𝑡 =  
𝑏 −  𝛽𝑜

𝑠𝑏
 

Keterangan: 

t= thitung/hasil regresi 

𝑆𝑏 = Simpangan baku kesalahan baku.29 

 

 

 
29 M. Iqbal Hasan, Pokok-pokok Materi Statistik 2 Statistik Inferensial (Jakarta: Bumi Aksara, 

2008), h. 227. 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

A. Gambaran Umum Pesantren Modern Putri IMMIM Minasate’ne Pangkep 

Pesantren Modern Putri IMMIM Minasate’ne Pangkep didirikan pada tahun 

1974 dengan para pendirinya H. Fadeli Luran (Alm), Ketua DPP IMMIM Pusat kala 

itu. Pesantren IMMIM Pangkep ini dibuka permulaan penerimaan santrinya oleh 

Gubernur Sulawesi Selatan diwakili PB Harahap pada 17 Februari 1975 dan tiga 

tahun kemudian diresmikan oleh Menteri Agama RI (H Alamsyah Prawiranegara) 

pada 7 November 1978 ini.  

Istrri dari Drs H. Fachrul Islam (alm) merupakan sosok pertama dari 

penyelenggaraan pendidikan ponpes Modern Putri IMMIM Pangkep. Beliau 

menjabat sebagai ketua yayaysan Dana Islamic Center (YASDIC) IMMIM Pangkep, 

sejak Tahun 2005-sekarang. 

Kemudian yang menjadi Direktur Pesantren Modern putri IMMIM 

Minasate’ne Pangkep dari tahun 2001 sampai sekarang adalah Prof. Dr. Hj. Amrah 

Kasim LC. M.A.  alumni S1,S2, S3 Universitas al-Azhar Cairo Mesir. Beliau adalah 

dosen tetap uin alaudidin Makassar sekaligus ketua prodi S3 Dirasah Islamiya selain 

itu beliau juga adalah salah satu anggota majelis masyayikh Pesantren Indonesia. 

Selain menjadi dosen dan majelis masyayikh pesantren Indonesia direktur pesantren 

modern putri IMMIM ini juga aktif dalam menulis dan penelitian. 

Sistem pendidikan pondok pesantren diakui sebagai sistem pendidikan yang 

tertua di Indonesia dan memiliki sejarah yang panjang. Perkembangan pesantren itu 

sendiri tidak dapat dipisahkan dari sejarah perkembangan Islam di wilayah Nusantara 

ini, bahkan di era colonial di akui bahwa pesantren berkembang dengan pesat dimulai 
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dari surau-suaru, Musalla dan Masjid. Keberadaan Pondok Pesantren ini juga 

merupakan perwujudan dari cita-cita pendirinya untuk mengenang pulau salemo 

sebagai salah satu basis ulama dan penyebaran dakwah Islam di Pangkep. Hampir 

semuaulama besar pernah mondok di Pulau Salemo Liukang Tupabbiring tersebut. 

Pondok Pesantren Modern Putri IMMIM memberikan pendidikan Islam dan 

pelajaran umum dengan seimbang sehingga alumninya dikemudian hari mampu 

menghadapi berbagai tantangan mod  ernisasi dan globalisasi dengan segala 

kompetensinya dengan penuh optipisme.    

1. Dasar Penyelenggaraan dan Tujuan 

Dasar daripada penyelenggaraan pendidikan di Pesantren Modern Putri 

IMMIM ini ialah mengacu kepada kepada perintah Allah dwt dalam al-Qur’an agar 

umat Islam senantiasa mengejar kebahagiaan hidup di dunia dan akherat lewat 

penguasaan ilmu pengetahuan. Banyak sekali perintah dalam al-Qur’an agar setiap 

diri muslim selalu meningkatkan kapasitas pengetahuan dan keilmuannya, terutama 

pemahaman akan tuntunan ajaran Islam. 

Sebagai lembaga pendidikan, pesantren tentu saja memiliki tujuan yang ingin 

di capainya. Untuk mengidentifikasi tuuan pendidikan pesantren tersebut diperlukan 

identifikasi terhadap pesantren itu sendiri. Semakin lengkap elemen suatu pesantren 

semakin luas pula tujuan yang ingin dicapai oleh pesantren tersebut. Secara umum, 

elemen yang dipakai untuk mengukur kredibilitas suatu pesantren dapat mengacu 

pada teori yang dikemukakan Dhofier di muka, yaitu terpenuhinya elemen pondok, 

masjid, pengajaran kitab-kitab Islam klasik, santri dan kiai. Inilah standar elemen 

yang harus terpenuhi dalam lembaga pendidikan pesantren.  Kesamaan elemen antara 

pesantren yang satu dan pesantren lainya akan memungkinkan terjadinya kesamaan 
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tujuan pendidikannya. 

Tujuan didirikannya pesantren adalah menyelenggarakan lembaga pendidikan 

berbasis peantren sebagai sarana mencerdaskan kehidupan bangsa dengan melahirkan 

muslimah dan muballigh yang memiliki pemahaman agama dan pengetahuan umum 

sesuai tuntunan Ajaran Islam, tuntunan globalisasi informasi dan kemajuan zaman. 

Tujuan sekolah merupakan penjabaran dari visi dan misi sekolah agar 

komunikatif dan bisa di ukur sebagai berikut: 

a. Terciptanya iklim pembelajaran yang sesuai dengan tuntutan perkembangan 

teknologi pembelajaran. 

b. Pemnyelenggaraan pembelajaran dalam sekolah yang efektif, serasi dan seimbang 

sebagai pusat keunggulan akademik dan non akademik. 

c. Unggul dalam kegiatan keagamaan dan kepedulian sekolah. 

d. Mendorong dan membantu setiap siswa untuk mengenali potensi dirinya dan 

lingkunganya sehingga dapat berkembang secara optimal. 

e. Menciptakan sikap kemandirian secara kelembagaan melalui peningkatan sumber 

daya yang memadai. 

f. Mengembangkan dan meningkatkan adanya partisipasi seluruh warga sekolah dan 

masyarakat dengan dilandasi sikap tanggung jawab dan dedikasi. 

g. Menciptakan dan mengembangkan sistem sistem pengelolaan yang transparan 

(terbuka) dalam pengambilan keputusan, pengelolaan anggaran dan sebagainya. 

h. Program peningkatan mutu, kualitas prestasi output santriwati dalam bidang 

akademik maupun non akademik secara berkelanjutan (sustainability) 

i. Memprioritaskan pelayanan pendidikan kepada para santri dalam rangka 

meminimalisir angka drop out. 
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2. Visi dan Misi Pesantren Modern Putri IMMIM Minasate’ne Pangkep 

Penyelenggaraan Pendidikan dan Pembinaan Keislaman di Pesantren Modern 

Putri IMMIM Minasate’ne Pangkep mengacu pada visi dan misis sebagai berikut. 

a. Membantu pemerintah mencerdaskan kehidupan bangsa, membangun manusia 

Indonesia seutuhnya (sejalan dengan Sistem Pendidikan Nasional) 

b. Menciptakan pribadi muslimah yang mampu memahami ajaran Islam dengan 

benar. Menciptakan manusia yang bertaqwa, berbudi luhur, berilmu serta mampu 

mengamalkan ajaran Agama Islam sejalan dengan perkembangan IPTEK. 

c. Mengupayakan terciptanya pribadi santriwati yang berakhlak mulia, serta 

memiliki wawasan keagamaan yang luas, menghayati hak-hak dan kewajiban 

muslimah menurut syariat Islam serta mempersiapkan diri menjadi kader-kader 

ulama yang intelektual dan muballighat yang professional. 

Adapun visi dan misi SMA IMMIM Pangkep 

1. Visi  

Menghasilkan tamatan yang menguasai IPTEK dan memiliki IMTAQ, 

berwawasan kebangsaan serta habdal fisik, handal mental dan terbentuknya generasi 

peduli lingkungan. 

2. Misi  

a. Optimalisasi kegiatan belajar mengajar 

b. Pemberdayaan potensi guru 

c. Mengaktifkan kegiatan keagamaan 

d. Mengintensifkan pemberdayaan potensi local dalam kegiatan intrakorikuler dan 

ekstrakorikuler 

e. Mengintensifkan pemberdayaan gemar membaca dan menulis 
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f. Internalisasi nilai-nilai budaya bangsa 

g. Mengembangkan sumber daya manusia yang mampu merumuskan upaya untuk 

melestarikan lingkungan hidup, terutama lingkungan sekolah dan sekitarnya. 

h. Membentuk sumber daya manusia, bersikap dan berperilaku yang peduli terhadap 

upaya pengelolaan lingkungan. 

i. Mengembangkan sumber daya manusia yang berwawasan, bersikap dan 

berperilaku yang memahami dan sadar, serta berupaya mencegah pencemaran 

lingkungan, terutama lingkungan sekolah dan sekitarnya. 

3. Lambang IMMIM 

Secara leksikal, istilah logo diartikan sebagai “huruf atau lambing yang 

mengandung suatu makna. Istilah lambing sendiri berarti sesuatu seperti tanda 

(lukisan, lencana, dan sebagainya, yang menyatakan suatu hal atau mengandung 

maksud tertentu. Maksud atau makna yang dikandung oleh suatu logo atau lambang 

sering kali dapat langsung dimengerti maksudnya, tetapi makna terdalam yang 

dikandung oleh suatu logo atau lambang, seringkali pula tidak dapat diinterpretasikan 

begitu saja. Hanya pencipta logo itu sendirilah yang dapat memberi interpretasi 

secara filosofis terhadap maksud tertentu atau makna terdalam yang dikandung oleh 

logo ciptaanya. 

Lambang IMMIM terdiri atas gambar bulan dan bintang sebagai symbol 

kejayaan dengan tulisan “Allahu Akbar” di atasnya dalam Bahasa Arab dan Tulisan 

IMMIM dibawahnya. IMMIM merupakan akronim dari ikatan MESJID Mushallah 

Indonesia Muttahida. 

Perisai berwarna hijau tersebut mengandung makna yang mendalam tentang 

nilai persatuan dan kesatuan yang terjalin antar umat Islam, yang dipersatukan oleh 
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akidah dan toleransi terhadap furu’ dan khilafiyah, seperti yang diungkapkan oleh 

almarhum H. Fadeli Luran, dan kemudian menjadi sikap prinsip bagi seluruh institusi 

yang berada dalam lingkungan IMMIM 

4. Profil Santri Indonesia 

Dewan Masyayikh atau pengasuh pondok pesantren dilibatkan dalam menguji 

naskah akademik Profil Santri Indonesia sendiri merupakan hasil rumusan dan 

terjemahan dari tujuan pendidikan pesantren sebagaimana tertuang dalam Undang-

undang Nomor 18 Tahun 2019 tenatng Pesantren yang dilakukan Majelis Masyayik 

bersama Tim Ahli.  

Profil santri Indonesia ini nantinya akan memiliki kriteria-kriteria seperti 

karakter ideal santri, kompetensi dasar dan lulusan santri, serta menjadi referensi 

dalam penyelenggaraan pendidikan pesantren untuk mewujudkan khittah pesantren 

dan cita-cita berbangsa dan bernegara. Sebab, sebagai sebuah lembaga penjaminan 

mutu pesantren yang mandiri dan independent berdasarkan mandate Undang-Undang 

Nomor 18 tentang Pesantren. Majelis Masyayikh merupakan perwakilan dari Dewan 

Masyayikh atau Pengasuh Pondok Pesantren. 

Sama halnay di Pondok Pesantren Modern Putri IMMIM Minasate’ne 

Pangkep dengan salah satu misinya mewujudkan santri yang berakhlak mulia serta 

memiliki imtak dan iptek yang luas sehingga mampu mewujudkan santri yang cerdas 

berakhlak mulia dan tangguh.  

Selaras dengan penjelasan di atas bahwasanya dikutip dari Prof. Dr. Hj. 

Amrah Kasim LC. M.A sebagai  Direktur Pesantren Modern Putri IMMIM, dan juga 

Majelis Masyayikh Pesantren Indonesia  bahwasanya pentingnya pengasuhan yang 

baik di pesantren agar mampu menciptkan santri yang berkualitas mandiri dan 
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berakhlak mulia serta mampu berkompetensi. 

Dewan Masyayikh ini penting apalagi sebagai stakeholder utama. Profil Santri 

Indonesia ini akan memperkaya insight, cara pandang serta gambaran cita-cita profil 

ideal seorang santri yang merupakan lulusan pesantren. Profil santri Indonesia akan 

membe rikan gambaran pada karakter santri Indonesia, peran dan partisipasi dalam 

masyarakat dan pembangunan global, serta yang tak kalah pemting dalam hal 

referensi kriteria mutu Pendidikan Pesantren serta standar kompetensi 

lulusna.termasuk kali ini, dalam uji public profil santri Indonesia,  agar memberikan 

input yang maksimal dalam perumusannya. Ada beberapa alasan diperlukannya profil 

santri Indonesia antara lain : 

a. Profil Santri Indonesia digunakan sebagai acuan dalam menyusun kompetensi dan 

kurikulum pendidikan Pesantren di semua jenis dan jenjang pendidikan Pesantren. 

b. Perkembangan dan tantangan global yang dinamis tidak mennetu, kompleks dan 

ambigu (VUCA volatility, uncertainty, complexity, dan ambiguity) juga dihadapi 

pesantren dan santri. Karena itu profil santri Indonesia dirumuskan yntuk 

mempersiapkan santri dapat merespons tantangan global tersebut. 

c. Pesantren merupakan lembaga pendidikan untuk mencetak santri yang tafaqquh 

fiy al-din, meneladankan ajaran-ajaran Islam dalam kehidupan sehari-hari perlu 

terus diperkuat sehingga profil santri Indonesia sebagai upaya mewujudkan khittah 

Pendidikan Pesantren. 

d. Mandat Pembukaan UUD 1945 adalah “ melindungi segenap bangsa Indonesia, 

dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum 

mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang 

berdasarkan kemerdekaan, perdmaian abadi dan keadilan sosial.” Mandat tersebut 
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juga diamanatkan kepada pesantren dan santri. Karena perumusan profil santri 

Indonesia ini untuk memnuhi mandate tersebut. 

B. Hasil Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan di SMA Pesantren Modern Putri IMMIM Minas 

ate’ne Pangkep yang terletak di jalan H. Fadeli Lurang, Kelurahan Biraeng, 

Kecamatan Minasate’ne, Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, Provinsi Sulawesi 

Selatan. Peneliti mengambil lokasi pe nelitian di SMA Pesantren Modern Putri 

IMMIM Minasate‟ne Pangkep dengan beberapa pertimbangan yaitu Peneliti 

mengambil lokasi penelitian tersebut dengan beberapa pertimbangan yaitu 

mudahnya peneliti memperoleh data, lokasi penelitian adalah tempat peneliti 

sekolah, yang lebih mendasar lagi peneliti dapat bekerjasama dengan pihak 

pesantren terkhususnya pembina asrama dan santriwati di Pesantren Modern Putri 

IMMIM Minasate‟ne Pangkep. 

 Dalam bab ini di jelaskan hasil penelitian berdasarkan informasi dan data 

yang ditemukan dilapangan. Diperoleh dari instrumen penelitian berkaitan dengan 

variabel Pola asuh Pembina asrama (X) dan kecerdasan spiritual (Y) di SMA 

Pesantren Modern Putri IMMIM Minasate’ne Pangkep. Penelitian menggunakan 

pendekatan metodologi kuantitatif dan pedagogik dimana pengukuran dilakukan 

dengan menggunakan angket yang berbentuk skala Likert. Setelah data dikumpulkan, 

selanjutnya dianalisis mengunakan analisis deskriptif untuk mengetahui gambaran 

dari masing-masing variabel dan statistik inferensial dengan analisis regresi 

sederhana dengan bantuan program Statistical Packages For Social Science (SPSS) 

versi 23, untuk mencari Pengaruh Pola Asuh Pembina Asrama Terhadap Kecerdasan 
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Spiritual Santriwati di SMA Pesantren Modern Putri IMMIM Minasate’ne Pangkep. 

Adapun hasil penelitian yang diperoleh yaitu: 

1. Pola Asuh Pembina Asrama di SMA Pesantren Modern Putri IMMIM 

Minasate’ne Pangkep  

Pola asuh Pembina asrama adalah cara yang ditempuh oleh seorang Pembina 

asrama yang bertugas memelihara, melindungi, mengajar dan membimbing selama 

santriwati berada dilingkungan pondok pesantren, baik ruang kelas maupun asrama. 

Unsur utama dalam pembinaan ini dalah tauladan yang baik dari Pembina. Para 

Pembina, baik dari para ustadz maupun dari pengurus organisasi santri harus 

memberikan contoh yang baik kepada seluruh santri. 

Mengacu pada model dan teori pola asuh Pembina asrama tidak jauh beda 

dengan pola asuh orang tua. Terdapat beberapa teori dan model secara sfesifik yang 

dijadikan acuan dalam melakukan pengasuhan terhadap santriwati. Adapun pola 

asuh yang ditetapkan Pembina asrama terhadap santrinya dapat digolongkan menjadi 

beberapa tipe sebagai berikut: 

a. Pola asuh permisif (pola asuh pemanja) 

Pola asuh permisif berasal dari bahasa inggris yang berarti permissive serba 

membolehkan, suka mengizinkan. Sejalan dengan arti dan katanya yang merupakan 

sikap dan pandangan yang membolehkan dan mengizinkan segala-galanya. Adapun 

pola asuh permisif adalah dimana pengawasan yang diberikan sangat longgar, 

Pembina memberikan kesempatan pada santriwati untuk melakukan tindakan tanpa 

pengawasan yang cukup. Santri diberi kesempatan yang bertanggung jawab, artinya 

apa yang dilakukan oleh santriwati tetap harus dibawah pengawasan Pembina dan 

dapat dipertanggung jawabkan.  
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b. Pola asuh otoriter 

Pola asuh otoriter adalah pola asuh yang ditandai dengan cara 

mengasuh santrinya dengan aturan-aturan ketat, seringkali memaksa anak untuk 

berperilaku seperti dirinya, kebebasan untuk bertindak atas nama diri sendiri 

dibatasi. Pola ini akan membuat perasaan anak terpukul dikarenakan mendapat 

suatu pengekangan dan sikap monontonterhadap anak, kekerasan selalu dilakukan 

tanpa memandang perasaan anak itu sendiri. Sehingga senantiasa biasa berakibat 

patal sakit mental yang diembankan oleh mereka. Pola asuh otoriter cenderung 

membatasi perilaku kasih saying, sentuhan dan kelekatan emosi orang tua anak 

sehingga antara orang tua dan anak seakan memiliki didinding pembatasan yang 

memisahkan orang tua dan anak. 

c. Pola Asuh Demokratis 

Pola asuh demokratis adalah pola asuh yang ditandai dengan pengakuan 

Pembina terhadap kemampuan santrinya, dan kemudian anak diberi kesempatan 

untuk tidak selalu tergantung kepada pembinanya. Dalam pola asuh seperti ini 

Pembina memberi sedikit kepada anak untuk memilih apa yang dikehendaki dan apa 

yang diinginkan yang terbaik bagi dirinya. 

Salah satu contoh yang sering di sampaikan oleh Dr. Hj Amrah Kasim, Lc. 

M.A. Sebagai Direktur Pesantren Modern Putri IMMIM ketika memberikan kultum 

sekaligus pengajaran kepada santriwati dengan lemah lembut memberikan nasihat-

nasihat, serta arahan kepada seluruh santriwati untuk melaksanakan salat tepat waktu 

serta nasihat lain yang membangun motivasi santriwati untuk memperkuat iman dan 

takwa serta ilmu pengetahuan dan teknologi. 

Dari penjelasan di atas maka peneliti mengambil 3 pola asuh Pembina 
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asrama yang ditetapkan kepada santri di SMA Pesantren Modern Putri IMMIM 

Minasate’ne Pangkep yaitu pola asuh permisif, pola asuh otoriter dan pola asuh 

demokratis dengan menetapkan indikator-indikator yang sesuai serta yang telah 

diuraikan menjadi pernyataan-pernyataan yang ingin di sebar dan telah tervalidasi. 

 Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan peneliti terhadap santriwati di 

SMA Pesantren Modern Putri  IMMIM Minasate’ne Pangkep yang berjumlah 

populasi 116 orang dengan sampel 40, maka peneliti mendapatkan hasil penelitian 

dari penyebaran angket yang dilakukan dan diisi oleh santriwati yang bersangkutan 

dan telah diberi nilai/skor pada setiap item pernyataan soal.  

 Berikut ini adalah tabel hasil analisis deskriktif pola asuh Pembina asrama di 

SMA Pesantren Modern Putri IMMIM Minasate’ne Pangkep yang dengan jumlah 

sampel 40 responden/ yaitu: 

Tabel 4.1 

Statistik Deskriptif pola asuh Pembina asrama di SMA Pesantren Modern 

Putri IMMIM Minasate’ne Pangkep 

Jumlah Sampel 40 

Skor Maksimum 74 

Skor Minimum 32 

Mean 63,65 

Standar Deviasi 10,43 

Variance 108,95 

Range  42 
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Berdasarkan tabel di atas, maka hasil analisis desktiktif nilai angket pola asuh 

Pembina asrama dengan menggunakan SPSS 23, maka dapat dketahui nilai range 

adalah 42, nilai minimum adalah 32, nilai maximum adalah 74, nilai mean adalah 

63,65 nilai standar deviasi adalah 10,43 dan nilai variance sebesar 108,95. 

Selanjutnya analisis kategorisasi pola asuh Pembina asrama di SMA Pesantren 

Modern Putri  IMMIM Minasate’ne Pangkep disajikan pada tabel di bawah ini: 

Tabel 4.2 

Kategorisasi pola asuh Pembina asrama di SMA Pesantren Modern Putri 

IMMIM Minasate’ne Pangkep 

No. Katogori Interval Frekuensi Presentase 

1.  Rendah  X < 53 4 10% 

2.  Sedang 53 ≤ X < 74 35 87,5% 

3.  Tinggi  X ≥ 74 1 2,5% 

Jumlah 40  100%  

Dari tabel di atas dalam kategorisasi pola asuh Pembina asrama di SMA 

Pesantren Modern Putri IMMIM Minasate’ne Pangkep terdapat 4 orang responden 

pada kategori rendah dengan presentase 10%, 35 orang responden pada kategori 

sedang dengan persentase 87,5% dan 1 orang responden pada kategori tinggi dengan 

persentase 2,5%.. 

Berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa pola asuh Pembina 

Asrama di SMA Pesantren Modern Putri IMMIM Minasate’ne Pangkep berada pada 

kategori sedang dengan presentasi 87,5 %. 

 



92 
 

 
 

2. Kecerdasan Spiritual Santriwati di SMA Pesantren Modern Putri 

IMMIM Minasate’ne Pangkep 

Kecerdasan spiritual adalah kecerdasan untuk menghadapi dan memecahkan 

masalah serta menempatkan nilai perilaku hidup manusia dalam konteks makna 

yang lebih luas dan kaya. Oleh karena itu orang akan berusaha memanfaatkan 

segala sesuatu dengan baik dan tidak merugikan orang lain, maka dengan itu akan 

dapat dinilai bahwa tindakan atau jalan hidup seseorang lebih bermakna 

dibandingkan dengan yang lain. Kecerdasan spiritual yang apabila dimiliki 

seseorang, maka mengantarkan pada sebuah pemahaman yang mendalam terhadap 

realitas kehidupan, sehingga akan mampu membantu seseorang untuk 

berkomunikasi dan beradaptasi dengan baik sesame manusia. Adapun indicator 

kecerdasan spiritual yaitu :  

1. Kemampuan santriwati untuk bersikap jujur meliputi mampu bersikap jujur 

pada diri sendiri orang lain baik perkataan maupun perbuatan, serta jujur 

terhadap Allah, pentingnya sikap jujur yang harus dimiliki santriwati disini 

adalah agar supaya santriwati bisa membiasakan diri dengan sifat tersebut, 

sebab di dalam lingkup pondok pesantren biasanya terdapat santriwati yang 

mengeluh karna kehilanagan sesuatu seperti barang dan sebagainya. 

2.  Kemampuan bersikap amanah yaitu mampu melaksanakan dan menjauhi 

larangan Allah, menjaga amanah orang lain, dan menjaga dirinya. 

Pentingnya bersikap amanah tersebut harus dibiasakan karena di dalam 

lingkup ondok pesantren disitulah santriwati di asramakan mulai dari bangun 

tidur sampai tertidur kembali menjalani kehidupan dengan santriwati yang 

lain, dilarang keras untuk membuka aib satu sama lain, selain itu juga 

santriwati jika diberikan tugas mampu melaksanakan tugas tersebut. Sebab 
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sifat amanah harus senantiasa ditanamnkan pada diri santriwati. 

3. Kemapuan untuk menyampaikan ajaran Islam (tabliq) yaitu memiliki nilai 

positif dalam hidup dan keberanian untuk menyampaikan kebenaran. 

Pentingnya sifat untuk mampu menyampaikan ajaran islam sebab kita 

ketahui bahwasanya santrilah yang akan menjadi tongkat estafet di masa 

yang akan datang dengan pengetahuan imtak dan iptek yang dimilikinya. 

Karna jika kita melihat diluar sana banyak sekali generasi mudah yang 

terjerat dalam lembah kegelapan maka dengan adanya ilmu agama yang 

dimiliki oleh santri akan membentengi generasi yang akan datang. 

4.  Cerdas (Fatanah) yang meliputi yaitu memiliki sifat enggan untuk men 

yakiti orang lain, tidak merugikan orang lain, dan tidak mempunyai 

keinginana untuk melakukan hal-hal yang tidak bermanfaat. Pentingnya sifat 

fatanah yang harus dimiliki seorang santriwati agar supaya selalu terjaga 

dalam hal kebaikan karna diluar sana sangat banyak godaan ditambah lagi 

maraknya perkembangan serta makin canggihnya tekhnologi. Maka dari itu 

santriwati khususnya di Pesantren IMMIM harus memiliki kecerdasan agar 

supaya mampu menjaga diri dan lisanya. 

  Berikut ini adalah tabel hasil analisis deskriktif hasil belajar kelas XI di 

SMAN 1 Pangkajene yang dengan jumlah sampel 76 responden/peserta didik yaitu: 

 

Tabel 4.3 

Statistik Deskriptif Kecerdasan Spiritual Santriwati di SMA Pesantren 

Modern Putri IMMIM Minasate’ne Pangkep 

 

Jumlah Sampel 40 

Skor Maksimum 92 
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Skor Minimum 43 

Mean 81,85 

Standar Deviasi 10,82 

Variance 117,20 

Range  49 

Dari tabel di atas, maka hasil analisis desktiktif nilai angket Kecerdasan 

Spiritual Santriwati di SMA Pesantren Modern Putri IMMIM Minasate’ne Pangkep. 

Maka  dapat dketahui nilai range adalah 49, nilai minimum adalah 43, nilai 

maximum adalah 88, nilai mean adalah 92, nilai standar deviasi adalah 10,82dan 

nilai variance sebesar 117,20. Selanjutnya analisis kategorisasi Kecerdasan Spiritual 

Santriwati di SMA Pesantren Modern Putri IMMIM Minasate’ne Pangkep di 

sajikan dalam table berikut:  

Tabel 4.4 

Kategorisasi Kecerdasan Spiritual Santriwati di SMA Pesantren Modern 

Putri IMMIM Minasate’ne Pangkep 

No. Katogori Interval Frekuensi Presentase 

1.  Rendah  X < 71 4 10% 

2.  Sedang 71≤ X <93 36 90% 

3.  Tinggi  X ≥ 93 0 0% 

Jumlah 40  100%  

Dari tabel di atas pada kategorisasi minat belajar peserta didik terdapat 4 

orang responden pada kategori rendah dengan presentase 10%, 36 orang responden 
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pada kategori sedang dengan persentase 90% dan 0 atau tidak ada responden pada 

kategori tinggi. 

Berdasarkan penjelasan di atas peneliti menyimpulkan bahwasanya nilai rata 

rata kecerdasan spiritual santriwati di SMA Pesantren Modern Putri IMMIM 

Minasate’ne Pangkep berada pada kategori sedang dengan presentasi sebesar 90 %. 

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa persentase kecerdasan spiritual santriwati 

SMA Pesantren Modern Putri IMMIM Minasate’ne Pangkep berada pada ketegori 

sedang disebabkan santriwati cenderung bersikap jujur pada diri sendiri perkataan 

dan perbuatannya, mampu melaksanakan dan menjauhi laranganNya, mampu 

menjaga amanah orang lain, serta memiliki sifat enggan untuk menyakiti orang lain 

3. Pengaruh Pengaruh Pola Asuh Pembina Asrama Terhadap Kecerdasan 

Spiritual Santriwati di SMA Pesantren Modern Putri IMMIM Minasate’ne 

Pangkep 

Pada tahap ini akan digunakan analisis inferensial untuk menjawab rumusan 

masalah selanjutnya atau rumusan masalah ketiga yaitu ada atau tidak Pengaruh Pola 

Asuh Pembina Asrama Terhadap Kecerdasan Spiritual Santriwati di SMA Pesantren 

Modern Putri IMMIM Minasate’ne Pangkep. Pengolahan data pola asuh Pembina 

asrama  dan  kecerdasan spiritual dilakukan untuk mengetahui seberapa besar 

kecilnya sumbangan variabel X (pola asuh Pembina asrama) terhadap variabel Y 

(kecerdasan spiritual).  

a. Uji Normalitas  

Sebelum melakukan pengolahan data lebih lanjut dilakukan pengujian 

prasyarat penelitian, yaitu uji normalitas. Uji normalitas bertujuan untuk mengetahui 
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apakah penelitian pola asuh pembina asrama dan kecerdasan spirual santriwati 

berdistribusi normal atau tidak. Dalam melakukan uji normalitas, digunakan 

pengujian normalitas Kolmogorov Smirnov, serta dihitung dengan menggunakan 

aplikasi SPSS versi 23 for Windows dengan menggunakan taraf signifikansi α = 0,05. 

Jika angka signifikan (Sig.) < 0,05 maka data tidak berdistribusi normal. Jika angka 

signifikan (Sig.) > 0,05 maka data berdistribusi normal. Berikut hasil uji normalitas 

yang didapatkan: 

Tabel 4.5 

          Uji Normalitas 

Variabel K-Smirnov Sig. Keterangan  

X terhadap Y 0,100 0,05 Normal 

Berdasarkan tabel 4.5, hasil uji normalitas pola asuh pembina asrama 

diketahui nilai Kolmogorov-Smirnov signifikansi sebesar 0,100  menggunakan taraf 

signifikansi 0,05. Nilai signifikansi yang diperoleh tersebut lebih besar dari (0,100 > 

0,05). Kemudian hasil uji normalitas kecerdasan spiritual santriwati diketahui nilai 

Kolmogorov-Smirnov signifikansi sebesar 0,100 dengan menggunakan taraf 

signifikansi 0,05. Nilai signifikan yang diperoleh tersebut lebih besar dari (0,100 > 

0,05). Sehingga dapat disimpulkan bahwa seluruh skor pola asuh pembina asrama 

dan kecerdasan spiritual santriwati di SMA Pesantren Modern Putri IMMIM 

Minasatene Pangkep. 

b. Uji Linearitas 

Uji prasyarat yang kedua adalah uji linearitas. Uji linearitas untuk mengetahui 

hubungan kecerdasan spiritual santriwati (Y) terhadap Pola asuh pembina asrama (X) 

linear atau tidak. Uji linearitas pada penelitian ini dilakukan dengan menggunakan 
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program SPSS versi 23 for Windows. Hasil analisisnya dapat dilihat pada tabel 

berikut ini: 

Tabel 4.6 

Hasil Uji Linearitas 

Variabel F Sig. Keterangan  

X-Y 2,47 0,25 Linear 

Uji linearitas persamaan garis regresi diperoleh dari baris Deviation from 

Linearity, yaitu Fhit (Tc) = 2,47 dengan p-value = 0,25> 0,05. Hal ini berarti H1 

diterima atau persamaan regresi Y atas X adalah linear atau berupa garis linear.  

c. Uji Hipotesis 

Berdasarkan uji prasyarat analisis statistik, diperoleh bahwa data pada 

penelitian ini berdistribusi normal dan bersifat linear. Oleh karena itu, pengujian 

hipotesis dapat dilakukan dengan menggunakan uji regresi linear sederhana dengan 

tujuan melihat pengaruh yang signifikan variabel pola asuh Pembina asrama terhadap 

kecerdasan spiritual. Adapun tabel uji regrasi linear sederhana yaitu: 

Tabel 4.7 

Uji Regresi Sederhana 

 

Variabel Unstandardized 

coefficients 

T Keterangan  

Constant (a) 23,67 11,49 Berpengaruh 

Pola asuh 

Pembina asrama 

0,91  

 

 Dari tabel di atas, pada tabel variabel  kolom constant a adalah 23,67 dan 

pada kolom b 0,91 sehingga persamaan regresinya:  Ŷ= a + bx atau 23,67 + 0,91X. 

Dari hasil analisis didapatkan taraf nyata (α) dan nilai tabel sebesar 5% Kemudian 
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diperoleh hasil analisis thitung = 11,49 sedangkan ttabel = 1,685 artinya nilai thitung lebih 

besar dari nilai ttabel (thitung > ttabel = 11,49 > 1,685). Dengan demikian pola assuh 

Pembina asrama berpengaruh positif terhadap Kecerdasan Spiritual Santriwati di 

SMA Pesantren Modern Putri IMMIM Minasate’ne Pangkep.  

Tabel 4.8 

Uji Signifikansi Persamaan Regresi 

 

Model  F Sig. Keterangan  

Regresi 132,12 0,000 Signifikan 

 a.Dependent Variable: Variabel Y (kecerdaasan spiritual)  

b.Predictors: (Constant), Variabel X (pola asuh Pembina asrama) 

Hipotesis Statistik:  

H0 : β = 0 (regresi tidak berarti) 

 H1 : β≠ 0 (regresi berarti) 

 Uji signifikansi persamaan garis regresi diperoleh dari baris Regresi yaitu 

Fhitung = 132,12 sedangkan Ftabel = 3,12 artinya nilai Fhitung lebih besar dari nilai Ftabel 

(Fhitung > Ftabel = 132,12 > 3,12). dan p-value/Sig. = 0,000 < 0,05 atau H1 diterima. 

Dengan demikian, regresi Y atas X adalah signifikan atau pola asuh Pembina asrama 

berpengaruh terhadap kecerdaasan spiritual Santriwati di SMA Pesantren Modern 

Putri IMMIM Minasate’ne Pangkep.  
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d. Uji Korelasi 

Tabel 4.9 

Uji Korelasi 

 

Untuk mengetahui besarnya nilai korelasi dan besarnya presentase pengaruh 

pola asuh Pembina asrama terhadap kecerdaasan spiritual Santriwati di SMA 

Pesantren Modern Putri IMMIM Minasate’ne Pangkep. dilihat nilai R pada tabel 

sebesar 0,88 yang berada pada interpretasi  sedang atau cukup  dan  R Square pada 

table sebesar  0,77 yang artinya besarnya persentase pola asuh Pembina asrama 

terhadap kecerdaasan spiritual santriwati adalah sebesar 77% sedangkan  23% 

dipengaruhi oleh variable lain. Dimana 77 % tersebut terdiri dari 42% demokratis 

25% permisif dan 10% persen otoriter.  

C. Pembahasan 

1. Pola Asuh Pembina Asrama di SMA Pesantren Modern Putri IMMIM 

Minasate’ne Pangkep  

pola asuh adalah cara yang digunakan dalam mencoba berbagai starategi 

untuk mendorong anak mencapai tujuan yang diinginkan. Tujuan tersebut antara 

lain pengetahuan, nilai, moral, standar perilaku yang harus dimiliki anak bila 

dewasa nanti. Sebab kita bisa melihat anak-anak zaman sekarang kebanyakan 

dari mereka tergiur oleh pergaulan yang bebas dan tidak mementingkan masa depan 

yang akan datang karna kurangnya control dari orang-orang terdekat sehingga 

menyebabkan generasi muda pada zaman sekarang ini kurang ber etika. Padahal 

Variable R R Squere Sig. Keterangan 

X-Y 0,88 0,77 0,000 Ada Korelasi 
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zaman sekarang ini kita membutuhkan generasi mudah yang cerdas sehat berakhlak 

mulia dan tangguh.  

Pola asuh sangat penting apalagi di pesantren karena dengan adanya pola 

asuh Pembina asrama yang baik maka akan menghasilkan santri-santri  yang 

berakhlak mulia. Dimana dari yang saya dapatkan di lapangan bahwa pola asuh 

Pembina asrama adalah membina atau membimbing santriwati sesuai visi dan rnisi 

pondok pesantren. Menjadikan anak lebih baik. Pembina melakukan pembinaan 

langsung terhadap santriwati sebagaimana yang dilakukan orang tua di rumah. 

Karena harapan pondok adalah pembina dapat mengganti peran orang tua santri di 

pondok pesantren. 

Berdasarkan hasil analisis data yang telah dilakukan peneliti terhadap pola 

asuh Pembina asrama pola asuh pembina asrama di SMA Pesantren Modern Putri 

IMMIM Minasate’ne Pangkep dengan responden berjumlah 40 orang dengan 

menggunakan instrumen skala pola asuh pembina asrama yang terdiri dari 25 

pernyataan, maka diperoleh nilai minimum  dan nilai maximum dari analisis 

deksriptif yaitu 32 dan nilai 74. 

Sehingga dapat digambarkan bahwa terdapat 4 orang responden pada 

kategori rendah dengan presentase 4%, 35 orang responden pada kategori sedang 

dengan persentase 87,5% dan 1 orang responden pada kategori sedang dengan 

persentase    2,5%. 

Jadi, pola asuh pembina asrama di SMA Pesantren Modern Putri Immim 

Minasate’ne Pangkep terletak pada kategori sedang dengan nilai rata-rata (mean) 

sebesar 63,65. Hal ini dilihat dari frekuensi terbanyak jumlah responden yang berada 
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pada rentang 53-73 nilai sebanyak 35 responden dengan persentase 87,5% yang 

berarti perlu ditingkatkan. 

Pola asuh pembina asrama memiliki beberapa aspek yaitu pola asuh otoriter  

dengan indikator sikap penerimaan mudah namun control yang sulit, bersikap kaku 

(keras) dan tertutup terhadap pendapat anak. Selanjutnya pola asuh demokratis 

dengan indikator sikap penerimaan dan control yang tinggi, keinginan dan pendapat 

anak dipahami serta sikap penerimaan tinggi dan kontrolnya rendah. Terakhir pola 

asuh permisif dengan indikator sikap penerimaan tinggi dan control yang rendah serta 

memberikan kebebasan kepada anak untuk mewujudkan keinginannya.  

Dari hasil penyebaran angket yang saya lakukan maka dapat di simpulkan 

bahwa kebanyakan pilihan peserta didik mengatakan bahwa pembina asrama di SMA 

Pesantren Modern Putri IMMIM Minasate’ne Pangkep memberlakukan pola asuh 

demokratis dengan selalu memberikan hafalan kosa kata kepada santriwati, selalu 

memberikan nasehat-nasehat yang baik serta pembina asrama memberikan kebebasan 

kepada santriwati untuk memilih apa yang mereka inginkan namun mereka ditutut 

untuk bertanggung jawab terhadap pilihannya. Selain pola asuh demokratis ternyata 

pembina asrama juga menerapkan pola asuh permisif seperti pembina asrama 

menashati santriwati apabila melakukan kesalahan, pembina asrama menyediakan 

fasilitas untuk santriwati serta pembina asrama memberikan kebebasan kepada 

santriwati apabila keluar pesantren akan tetapi tetap dengan pengawasan mereka. 

Akan tetapi ternyata pembina asrama juga masih tetapi menerapkan pola asuh otoriter 

di situasi-situasi tertentu misalnya pembina asrama melarang santriwati untuk 

bermain hp di asrama. 
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2. Kecerdasan Spiritual Santriwati di SMA Pesantren Modern Putri 

IMMIM Minasate’ne Pangkep 

Kecerdasan spiritual adalah kemampuan untuk mengembangkan sikap 

berpikir yang rasional. Kemampuan yang menonjol dan paling esensial dalam (diri, 

hati, jiwa, ruh) manusia yang tumbuh semenjak di alama arwah (mukmin), potensi 

yang dimilikinya mampu membangkitkan kesadaran akan makna kepatuhan akan 

nilai-nilai moral, norma- norma, serta kasih sayang kepada Tuhan maupun sesame 

makhluk ciptaan Allah. Dengan demikian akan memiliki kemauan atau rasa untuk 

meningkatkan ibadah keada Allah. 

Kecerdasan spiritual sebagai suatu kecerdasan yang menjadi dasar bagi 

tumbuhnya harga diri dan nilai-nilai moral dan rasa memiliki, bahkan suatu 

kemmapuan yang dimiliki oleh seseorang untuk lebih bersikap manusiawi, dan 

kemampuan untuk memberikan makna pada ibadahnya sehingga dapat 

diimplementasikan pada kehidupan sehari-hari. Kecerdasan spiritual adalah 

kemampuan untuk mengembangkan sikap berpikir yang rasional. Kemampuan yang 

menonjol dan paling esensial dalam (diri, hati, jiwa, ruh) manusia yang tumbuh 

semenjak di alama arwah (mukmin), potensi yang dimilikinya mampu 

membangkitkan kesadaran akan makna kepatuhan akan nilai-nilai moral, norma- 

norma, serta kasih sayang kepada Tuhan maupun sesame makhluk ciptaan Allah. 

Dengan demikian akan memiliki kemauan atau rasa untuk meningkatkan ibadah 

keada Allah. 

Berdasarkan hasil analisis data yang telah dilakukan peneliti terhadap 

kecerdasan spiritual peserta didik di SMA Pesantren Modern Putri IMMIM 

Minasate’ne Pangkep dengan responden berjumlah 40 orang dengan menggunakan 

instrumen skala kecerdasan spiritual yang terdiri dari 20 pernyataan, maka diperoleh 



103 
 

 
 

nilai minimum  dan nilai maximum dari analisis deksriptif yaitu 43 dan nilai 92.  

Sehingga dapat digambarkan bahwa terdapat 4 orang responden pada 

kategori rendah dengan presentase 10%, 36 orang responden pada kategori sedang 

dengan persentase 90%. 

Jadi, kecerdasan spiritual peserta didik di SMA Pesantren Modern Putri 

Immim Minasate’ne Pangkep terletak pada kategori sedang dengan nilai rata-rata 

(mean) sebesar 81,85. Hal ini dilihat dari frekuensi terbanyak jumlah responden 

yang berada pada rentang 71-93 nilai sebanyak 36 responden dengan persentase 

90% yang berarti perlu ditingkatkan. 

Hal ini terjadi karena dilihat dari hasil penyebaran angket yang saya lakukan 

maka dapat di simpulkan bahwa kebanyakan santriwati mampu bersikap jujur  pada 

dirinya sendiri perkataan dan perbuatanya, mampu melaksanakan dan menjauhi 

laranganNya, mampu menjaga amanah orang lain, serta memiliki sifat enggan untuk 

menyakiti orang lain. Akan tetapi di sisi lain ternyata masih ada santriwati yang 

kurang memiliki keberanian untuk menyampaikan kebenaran dan masih ada 

santriwati yang menyakiti temannya. 

3. Pengaruh Pola Asuh Pembina Asrama terhadap Kecerdasan Spiritual 

Santriwati di SMA Pesantren Modern Putri IMMIM Minasate’ne 

Pangkep 

Berdasarkan dari hasil analisis statistik inferensial pengujian hipotesis yang 

telah dilakukan menunjukan bahwa nilai (t) yang diperoleh dari hasil perhitungan 

thitung  didapatkan hasilnya  lebih besar daripada nilai  (t) yang diperoleh dari ttabel hasil 

distribusi (ttabel). Dari hasil analisis didapatkan taraf nyata (α) dan nilai tabel sebesar 

5%. Dimana telah diperoleh hasil analisis thitung = 11,49 sedangkan ttabel = 1,685 
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artinya nilai thitung lebih besar dari nilai ttabel (thitung > ttabel = 11,49 > 1,685). 

Selanjutnya didapatkan pula nilai R pada tabel sebesar 0,88 yang berada pada 

interpretasi  sedang atau cukup  dan  R Squarenya sebesar  0,77 yang artinya besarnya 

persentase pola asuh Pembina asrama terhadap kecerdaasan spiritual santriwati adalah 

sebesar 77% sedangkan  23% dipengaruhi oleh variable lain. Dimana 77% tersebut 

terdiri dari 42% demokratis 25% permisif otoriter 10% Dengan demikian pola asuh 

Pembina asrama berpengaruh positif terhadap Kecerdasan Spiritual Santriwati di 

SMA Pesantren Modern Putri IMMIM Minasate’ne Pangkep.  

Hal ini bisa dilihat dari pola asuh yang diberikan atau diterapkan pembina 

asrama terhadap santriwati menurut penyebaran angket sudah sangat tepat dilihat 

pengaruh antara pola asuh pembina asrama terhadap kecerdasan spiritual santriwati 

sangat besar. Dimana pola asuh yang diterapkan pembina asrama adalah pola asuh  

demokratis sebanyak 42% dan pola asuh permisif 25%. Pembina asrama selalu 

memberikan hafalan kosa kata kepada santriwati, selalu memberikan nasehat-nasehat 

yang baik serta pembina asrama memberikan kebebasan kepada santriwati untuk 

memilih apa yang mereka inginkan namun mereka ditutut untuk bertanggung jawab 

terhadap pilihannya. Selanjutnya dalam menerapkan pola asuh permisif pembina 

asrama di SMA Pesantren Modern Putri IMMIM Minasate’ne Pangkep juga 

menashati santriwati apabila melakukan kesalahan, pembina asrama menyediakan 

fasilitas untuk santriwati serta pembina asrama memberikan kebebasan kepada 

santriwati apabila keluar pesantren akan tetapi tetap dengan pengawasan mereka. 

Maka dari penerapan pola asuh yang pembina asrama terapan di di SMA Pesantren 

Modern Putri IMMIM Minasate’ne Pangkep maka santriwati di pesantren tersebut 

Alhamdulillah sangat taat terhadap perintah Allah dan peraturan yang ditetapkan di 
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pesantren. Seperti santriwati mampu bersikap jujur  pada dirinya sendiri perkataan 

dan perbuatanya, mampu melaksanakan dan menjauhi laranganNya, mampu menjaga 

amanah orang lain, serta memiliki sifat enggan untuk menyakiti orang lain.  

Namun ternyata disisi lain pembina asrama juga masih tetapi menerapkan 

pola asuh otoriter dengan presentase 10%. Dimana dilihat dari situasi-situasi tertentu 

misalnya pembina asrama melarang santriwati untuk bermain hp di asrama ataupun 

yang lainnya masih ada santriwati yang kurang memiliki keberanian untuk 

menyampaikan kebenaran  sehingga santriwati bermain hp sembunyi-sembunyi atau 

dengan kata lain tidak diketahui oleh pembina asrama.  
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang telah di kemukakan oleh 

peneliti, maka ditarik kesimpulan sebagai berikut: 

1. Pola asuh pembina asrama di SMA Pesantren Modern Putri Immim 

Minasate’ne Pangkep terletak pada kategori sedang dengan nilai rata-rata 

(mean) sebesar 63,65. Hal ini dilihat dari frekuensi terbanyak jumlah responden 

yang berada pada rentang 53-73 nilai sebanyak 35 responden dengan persentase 

87,5% yang berarti sudah batas normal. 

2. kecerdasan spiritual peserta didik di SMA Pesantren Modern Putri Immim 

Minasate’ne Pangkep terletak pada kategori sedang dengan nilai rata-rata 

(mean) sebesar 81,85. Hal ini dilihat dari frekuensi terbanyak jumlah 

responden yang berada pada rentang 71-93 nilai sebanyak 36 responden 

dengan persentase 90% yang berarti sudah batas normal. 

3. Terdapa pengaruh pola asuh Pembina asrama terhadap Kecerdasan Spiritual 

Santriwati di SMA Pesantren Modern Putri IMMIM Minasate’ne Pangkep. 

Dilihat dari hasil analisis thitung = 11,49 sedangkan ttabel = 1,685 artinya nilai 

thitung lebih besar dari nilai ttabel (thitung > ttabel = 11,49 > 1,685). Selanjutnya R 

Squarenya sebesar  0,77 yang artinya besarnya persentase pola asuh Pembina 

asrama terhadap kecerdaasan spiritual santriwati adalah sebesar 77% 

sedangkan  23% dipengaruhi oleh variable lain.  
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B. Implikasi 

Implikasi penelitian dalam ini yaitu: 

1. Bagi santriwati, untuk lebih meningkatkan ketaatan kepada Allah swt dan 

peraturan yang telah ditetapkan di SMA Pesantren Modern Putri Immim 

Minasate’ne Pangkep. 

2. Bagi pembina asrama, untuk semoga jadi bahan evaluasi dalam penerapan pola 

asuh yang telah diterapkan. 

3. Bagi sekolah, untuk menjadi bahan evaluasi terhadap pola asuh yang diterapkan 

pembina asrama dan bagaimana kondisi kecerdasan spiritual santriwatinya. 

4. Bagi peneliti yang akan datang, bisa dijadikan sebagai bahan referensi dalam 

melakukan penelitian terhadap pola asuh pembina asrama dan kecerdasan 

spiritual. 
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1. Analisis deskriktif Variable x 

 

 

Descriptive Statistics 

 N Range Minimum Maximum Mean Std. Deviation Variance 

Xtotal 40 42 32 74 63.65 10.438 108.951 

Valid N (listwise) 40       

 

 

Variable y 

 

 

Descriptive Statistics 

 N Range Minimum Maximum Mean Std. Deviation Variance 

Ytotal 40 49 43 92 81.85 10.826 117.208 

Valid N (listwise) 40       

 

 

2. Uji normalitas 

 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

 

Unstandardized 

Residual 

N 30 

Normal Parametersa,b Mean .0000000 

Std. Deviation 5.37410142 

Most Extreme Differences Absolute .146 

Positive .103 

Negative -.146 

Test Statistic .146 

Asymp. Sig. (2-tailed) .100c 

a. Test distribution is Normal. 

b. Calculated from data. 

c. Lilliefors Significance Correction. 
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3. Uji linearitas 

 

ANOVA Table 

 Sum of Squares Df Mean Square F Sig. 

ytotal * 

xtotal 

Between Groups (Combined) 4124.186 14 294.585 16.479 .000 

Linearity 3550.088 1 3550.088 198.589 .000 

Deviation from Linearity 574.098 13 44.161 2.470 .250 

Within Groups 446.914 25 17.877   

Total 4571.100 39    

 

 

4. Uji regresi sederhana 

 

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

T Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 23.671 5.127  4.617 .000 

Xtotal .914 .080 .881 11.495 .000 

a. Dependent Variable: ytotal 

 

5. Uji signifikansi kofisien korelasi 

 

ANOVAa 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

 Regression 3550.088 1 3550.088 132.127 .000b 

Residual 1021.012 38 26.869   

Total 4571.100 39    

a. Dependent Variable: ytotal 

b. Predictors: (Constant), xtotal 
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6. Uji korelasi 

 

Model Summaryb 

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

1 .881a .777 .771 5.184 

a. Predictors: (Constant), xtotal 

b. Dependent Variable: ytotal 

 

 

7. Uji reliabilitas 

Variable x 

 

 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha N of Items 

.917 20 
 

 

Variable y 

 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha N of Items 

.928 25 
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Pengisian Angket Santriwati 
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Pembina Asrama di SMA Pesantren Modern Putri Immim Minasatene Pangkep  
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KISI-KISI INSTRUMEN POLA SUH 

  Aspek     Indikator  positif Negatif Jumlah 

1. Pola asuh otoriter a. Sikap penerimaan 

rendah, namun 

kontrolnya tinggi 

b. Bersikap kaku (keras) 

c. Bersikap memaksa 

dan semena mena 

d. Tertutup terhadap 

pendapat anak 

 

 

 

3 

6 

 

7,9 

1,2 

 

 

4 

5 

 

8 

9 

 

 

2. Pola asuh 

demokratis  

a. Sikap penerimaan dan 

kontrolnya tinggi. 

b. Keinginan dan 

pendapat anak 

diperhatikan 

c. Memberikan 

penjelasan tentang 

perbuatan yang baik 

dan buruk 

9,11 

 

13,14 

 

 

16,17 

 

10,12 

 

15 

 

 

18 

9 

 

3. Pola asuh permisif a. Sikap penerimaan 

tinggi dan kontrolnya 

rendah. 

b. Memberikan 

kebebasan kepada 

anak untuk 

mewujudkan 

keinginanya. 

19 

 

 

21,23,2

4 

20 

 

 

22,25 

7 
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Jumlah    25 

 

KISI-KISI KECERDASAN SPIRITUAL 

Aspek   Indikator  positif Negatif Jumlah 

1. Kemampuan bersikap  

jujur  

a.Mampu bersikap jujur pada 

diri sendiri perkataan dan 

perbuatan 

b.Mampu bersikap jujur pada 

orang lain. 

1,3 

 

 

5,7 

 

2,4 

  

 

\6,8 

8 

 

 

 

2. Kemampuan untuk 

bersikap amanah 

a.Mampu melaksanakan dan 

menjauhi larangan Allah 

b.Mampu menjaga amanah 

orang lain  

9,11 

 

13,15 

10,12 

 

14,16 

8 

 

3. Kemampuan untuk 

menyampaikan ajaran 

(tabliq) 

aMempunyai keberanian 

untuk menyampaikan 

kebenaran 

 

17,19  2 

4. Cerdas (fathanah) a.Memiliki sifat enggan untuk 

menyakiti orang lain 

 

 

18 20 2 

Jumlah    20 
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ANGKET POLA ASUH PEMBINA ASRAMA 

Nama    : 

Asrama : 

 

Petunjuk Pengisian 

A. Tulis data diri pada tempat yang sudah disediakan 

B. Beri tanda checklist (✓) pada salah satu kolom pilihan jawaban yang tersedia 

sesuai dengan kondisi saudara, dengan item jawaban sebagai berikut: 

SL = Selalu 

SR = Sering 

KK=Kadang-Kadang 

TP= Tidak Pernah 

C. Kerahasiaan dalam pengisian skala ini akan kami jaga 

D. Atas partisipasi dan kesediaanya dalam pengisian angket ini kami ucapkan 

terimakasih 

SELAMAT MENGERJAKAN 

 

No Pernyataan Pertimbangan 

SR SL KK TP 

1 Saya bebas bermain hp meski belum meyetor hafalan.     

2 Saya bebas melakukan apa saja yang saya inginkan.     

3 Pembina asrama melarang saya bermain hp di asrama     
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4 Saya bebas bermain hp di Asrama.     

5 Pembina asrama memahami kemampuan yang saya miliki.      

6 Pembina asrama membiarkan saya tidak belajar     

7 Pendapat saya tidak di respon pembina asrama.     

8 Pembina asrama tidak memperhatikan santriwati yang sakit      

9 Pembina asrama memberikan hafalan kosa kata setiap minggu.     

10 Pembina asrama menyiapkan al-Qur’an bagi santriwati yang 

membutuhkan 

    

11 Saya kesulitan membaca al-Qur’an karena tidak memiliki al-

Qur’an. 

    

12 Pembina asrama senantiasa memberikan nasihat agama agar 

santriwati semangat menuntut ilmu. 

    

13 Saya kurang bersemangat belajar  karena lapar.     

14 Pembina asrama memberikan ceramah kepada santriwati agar 

supaya memiliki akhlak yang baik. 

    

15 Pembina asrama memberikan kesempatan untuk memilih apa 

yang saya inginkan namun mereka menuntut tanggung jawab 

saya. 

    

16 Pembina asrama tidak membatasi santriwati untuk makan di 

dapur. 

    

17 Saya harus meminta izin ketika hendak meninggalkan     
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pesantren. 

18 Pembina asrama menasehati saya ketika melakukan kesalahan.     

19 Saya bebas berteman dengan teman asrama lain.     

20 Pembina asrama mengharuskan saya menentukan teman.     

21 Saya hanya belajar ketika diminta oleh pembina asrama.     

22 Saya mengulang kembali pelajaran di asrama setiap hari.     

23 Pembina asrama menyediakan fasilitas yang saya butuhkan.     

24 Saya di isinkan menginap oleh pembina asrama di kamar lain 

tanpa pengawasan ketua kamar. 

    

25 Pembina asrama memberi pengawasan ketika saya berada di 

luar pesantren.  
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ANGKET KECERDASAN SPIRITUAL SANTRIWATI 

Nama    : 

Asrama : 

 

Petunjuk Pengisian 

E. Tulis data diri pada tempat yang sudah disediakan 

F. Beri tanda checklist (✓) pada salah satu kolom pilihan jawaban yang tersedia 

sesuai dengan kondisi saudara, dengan item jawaban sebagai berikut: 

SL = Selalu 

SR = Sering 

KK= Kadang-Kadang 

TP= Tidak Pernah 

G. Kerahasiaan dalam pengisian skala ini akan kami jaga 

H. Atas partisipasi dan kesediaanya dalam pengisian angket ini kami ucapkan 

terimakasih 

SELAMAT MENGERJAKAN 

No Pernyataan Pertimbangan 

SR SL KK TP 

1 Saya selalu tertidur pada saat masuk waktu sholat berjamaah di 

masjid. 

S    

2 Saya tidak pernah mengikuti sholat berjamaah di masjid.     

3 Saya menyadari hal yang membuat saya malas murojaah 

hafalan. 
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4 Saya tidak pernah melaksanakan puasa sunnah senin dan 

kamis. 

    

5 Saya sadar bahwa perasaan malu untuk bertanya dapat 

mengganggu konsentrasi saya belajar. 

    

6 Saya mengabaikan jika ada masalah dengan teman lain di 

asrama. 

    

7 Saya sering terlambat datang ke sekolah.     

8 Saya tidak pernah mengakui kesalahan yang saya perbuat.     

9 Saya selalu melaksanakan sholat berjamaah 5 waktu di masjid     

10 Saya malas bangun sholat subuh berjamaah.     

11 Saya senantiasa melaksanakan puasa senin dan kamis      

12 Saya malas membersihkan asrama.     

13 Saya mengembalikan barang teman saya ketika sudah 

dipinjam. 

    

14 Saya tidak pernah mengembalikan barang yang sudah saya 

pinjam. 

    

15 Saya mampu menjaga rahasia teman sekamar saya di asrama     

16 Saya tidak mau mendengar keluh kesah teman asrama saya.     

17 Saya selalu jujur menyampaikan komentar ketika saya 

bersalah. 
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18 Saya selalu menjaga perasaan teman saya.     

19 Saya tidak pernah malu menyampaikan sebuah kesalahan.     

20 Saya lebih mengutamakan kepentingan teman asrama  daripada 

kepentingan saya sendiri. 
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