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Abstract 

This research aim at examining the effect of pesantren education values toward emotional intelligence 

among adolescents. One hypothesys teste: there is a positive effect of pesantren education values and 

emotional intelligence among adolescents. The research instruments include the pesantren education 

values scale and emotional intelligence scale. The subjects of this research consist of 290 students of 

the first and second grades of Madrasah Aliyah at Pesantren Modern Pendidikan Al-Qur’an IMMIM 

Makassar and Pesantren As’adiyah Sengkang, South Sulawesi, Indonesia. The canonical correlation 

analysis technique in analyzing the data. The outcome indicate that there is a very significant positive 

effect of pesantren education values toward emotional intelligence among adolescents.  

Key Words:Pesantren Education Values, Emotional Intelligence 

PENDAHULUAN 

Remaja merupakan kalangan yang paling rentan terhadap dampak globalisasi karena masa 

remaja merupakan masa transisi dari masa kanak-kanak menuju masa dewasa. Masa transisi 

mengandung masa krisis yang akan menjadi developmental changes yang ditandai oleh 

kecenderungan munculnya perilaku menyimpang (maladaptive respons). Dalam kondisi tertentu, 

perilaku yang menyimpang akan berlangsung lama dan berkembang mejadi perilaku mengganggu 

(Ekowarni, 1993). Perilaku menyimpang itu mengalami peningkatan dari waktu ke waktu, seperti 

tawuran pelajar, penyalahgunaan narkotika dan obat terlarang, hamil di luar nikah, dan aborsi. 

Dalam konteks seperti ini pendidikan memainkan peranan yang semakin penting, yang tidak 

hanya berfungsi mencerdasakan kehidupan bangsa melainkan juga membentuk manusia seutuhnya. 

Berdasarkan tataran empirik, pendidikan selama ini hanya memperhatikan salah satu aspek 

kemanusiaan, yaitu aspek kognitif (intelektual). Dimensi kemanusiaan yang lain terabaikan sehingga 

peserta didik tidak memiliki kesempatan untuk mengembangkan aspek keterampilan, sosial, emosi, 

dan spiritual. Semantara aspek yang lain tersebut memberi sumbangan yang besar terhadap 

kesuksesan seseorang (Goleman, 2000; Cherniss 2000; Heller, Monk, dan Passow dalam Himbarti, 

2000). Kondisi seperti itu dapat menjadi pemicu terjadinya perilaku menyimpang dikalangan remaja 

(Sihotang, 2000). 

Pesantren sebagai bagian dari Sistem Pendidikan Nasional diharapkan mampu menjawab 

berbagai masalah di atas, baik dampak globalisasi maupun masalah pendidikan lainnya. Mastuhu 

(1994) menjelaskan bahwa pendidikan yang berlangsung di pesantren bertujuan untuk memahami, 

menghayati, dan mengamalkan ajaran Islam (tafaqqahu fī al-dīn) dengan mementingkan moral Islam 

sebagai pedoman hidup masyarakat. Pendidikan tersebut tidak hanya sebatas memberi pelajaran 

agama dan moral, melainkan juga menuntut santri mengamalkan nilai-nilai agama dan moral dalam 

kehidupan sehari-hari. Salah satu alternatif yang dianggap dapat menyelesaikan masalah tersebut 

adalah pendidikan pesantren. Sistem pendidikan pesantren berbeda dengan sekolah umum karena 

pendidikan berlangsung dalam bentuk asrama dibawah asuhan seorang ulama dan berlangsung terus-

menerus selama 24 jam sehari dengan penuh keharmonisan dan kekeluargaan. 

Asumsi di atas itulah yang mendorong penulis untuk melakukan kajian tentang pengaruhnilai-

nilai pendidikan pesantren terhadap kecerdasan emosi pada remaja. Rumusan masalah yang menjadi 

corekajian dalam penelitian ini adalah:seberapa besarpengaruhnilai-nilai pendidikan pesantren 

terhadap kecerdasan emosi pada remaja?Dengan begitu, penelitian ini diharapkan dapat menambah 

khasanah ilmu pengetahuan, khususnya psikologi pendidikan dan dapat menjadi pedoman bagi 

orangtua, remaja, pengelola pesantren, dan pemerintah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui 
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pengaruhnilai-nilai pendidikan pesantren terhadap kecerdasan emosi pada remaja. 

PESANTREN 

Kata pesantren atau santri berasal dari bahasa Tamil yang berarti guru mengaji (Ensiklopedi 

Islam, 1994). Berg (Dhofier, 1983) menyebutkan bahwa istilah pesantren berasal dari istilah shastri, 

dalam bahasa India berarti orang yang mengetahui buku-buku agama Hindu atau sarjana ahli kitab 

suci agama Hindu. Pendapat lain menyebutkan bahwa shastri berasal dari kata shastra yang berarti 

buku-buku suci, buku-buku agama atau buku tentang ilmu pengetahuan. Menurut Madjid (1997), 

pesantren memiliki dua karakteristik, yaitu: makna keislaman dan makna keaslian Indonesia 

(indigeneous). Sebagai pendidikan indigeneous, pesantren memiliki akar sosio-historis yang kuat 

sehingga mampu menduduki posisi yang relatif sentral dalam dunia keilmuan masyarakat sekaligus 

mampu bertahan di tengah-tengah berbagai perubahan. 

Setiap pesantren memiliki ciri tersendiri sesuai dengan bidang kegiatan masing-

masing.Walaupun begitu, terdapat ciri-ciri umum yang hampir dimiliki oleh setiap pesantren, yaitu 

pesantren dipimpin oleh seorang kiai, santri dan kiai hidup dalam lingkungan tertentu dalam bentuk 

asrama, terdapat masjid sebagai pusat kegiatan ibadah, dan terdapat ruang khusus untuk kegiatan 

belajar mengajar. Keempat ciri tersebut membedakan lembaga pendidikan pesantren dengan 

pendidikan sekolah umum atau madrasah. Dalam lingkungan pesantren proses pendidikan 

berlangsung terus menerus selama 24 jam sehari semalam. Hal ini memungkinkan interaksi dan 

komunikasi antara kiai, guru, dan santri. Kiai dan guru memberi bimbingan langsung kepada santri. 

Kehidupan berjalan sesuai dengan aturan agama dan aturan pesantren sehingga membentuk 

kedisiplinan dalam diri setiap penghuni pesantren. Santri diberi kebebasan untuk mengatur diri dan 

mengembangkan kemampuan masing-masing. 

Hasil penelitian Dhofier (1983), yang sampai saat ini masih menjadi rujukan para peneliti 

pesantren,seperti Damopolii (2011), menyebutkan lima unsur atau elemen dasar pesantren, yaitu 

pondok, masjid, santri, pengajian kitab Islam klasik (kitab kuning), dan kiai. Lembaga pengajian yang 

memiliki kelima elemen itu akan berubah status menjadi pesantren. Mastuhu (1994) 

mengelompokkan unsur pesantren dalam tiga bagian. Pertama, aktor atau pelaku terdiri atas kiai, 

guru, pengelola, dan santri. Kedua, sarana perangkat keras meliputi masjid, rumah kiai, rumah guru, 

asrama santri, bangunan sekolah, lahan olahraga, pertanian, peternakan, dan bidang usaha pesantren 

yang lain. Ketiga, sarana perangkat lunak berupa tujuan institusional, kurikulum, kitab, evaluasi, 

perpustakaan, pusat dokumentasi dan penerangan, metode mengajar, pusat pengembangan 

masyarakat,dan alat pendidikan lainnya. 

Berdasarkan tujuan pendidikan dan pendekatan holistik yang digunakan serta fungsi yang 

komprehensif sebagai lembaga pendidikan, sosial, dan agama, maka beberapa prinsip pendidikan 

pesantren dapat dirinci menjadi 12 macam, yaitu:theocentric, sukarela dan mengabdi, kearifan, 

kesederhanaan, kolektivitas, mengatur kegiatan bersama, kebebasan terpimpin, mandiri, pesantren 

tempat mencari ilmu dan mengabdi, mengamalkan ajaran agama, tanpa ijazah, dan restu kiai 

(Mastuhu, 1994). Selanjutnya keduabelas ragam prinsip pendidikan pesantren tersebut akan diuraikan 

sebagai berikut. 

a. Theocentric 

Dasar filsafat dari pendidikan pesantren adalah filsafat theocentric, yaitu pandangan yang 

menyatakan bahwa semua kejadian berasal, berproses, dan kembali kepada kebenaran Tuhan. Seluruh 

aktivitas pendidikan dipandang sebagai ibadah yang dilakukan dengan ikhlas untuk mencari keridaan 

Tuhan. Sikap dan perbuatan dilaksanakan sesuai aturan-aturan agama dan lebih berorientasi kepada 

kehidupan ukhrawi.Kegiatan pendidikan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan 

manusia sehingga menuntut ilmu dipandang sebagai tujuan, bukan alat untuk mencapai sesuatu. 

Pandangan ini membuat sikap dan perilaku santri berorientasi kepada kehidupan akhirat. 

b. Sukarela dan Mengabdi 

Prinsip ini sangat berkaitan dengan prinsip pertama yang memandang semua aktivitas 

manusia sebagai sebuah bentuk pengabdian dan ibadah kepada Tuhan. Dengan demikian seluruh 

kegiatan pesantren berjalan secara sukarela tanpa menuntut jasa dan pamrih. Hal ini membuat 

kehidupan yang harmonis dan saling menghargai antara sesama penghuni pesantern, baik kiai, guru, 
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maupun santri. 

c. Kearifan 

Dalam tingkah laku sehari-hari, seluruh proses pendidikan berjalan dengan penuh kearifan, 

yaitu berperilaku dengan penuh kesabaran, rendah hati tetapi tidak rendah diri, patuh dan taat terhadap 

ketentuan agama dan aturan pondok, serta selalu membantu sesama tanpa merugikan orang lain. 

d. Kesederhanaan 

Pendidikan pesantren menekankan kesederhanaan dalam bersikap, berpakaian, berperilaku, 

bertutur kata, dan berpikir. Hal ini menuntut setiap penghuni pesantren untuk bersikap dan berperilaku 

wajar dan tidak merasa unggul dibanding orang lain. 

e. Kolektivitas 

Kehidupan pesantern menekankan pentingnya kebersamaan daripada kepentingan pribadi. 

Kondisi ini dapat dilihat dari seluruh aktivitas penghuni yang dilakukan secara berjamaah. Dimulai 

dari subuh hari, seluruh santri bangun bersama untuk menjalankan salat subuh, mandi, makan, 

berolahraga, belajar, dan istirahat. Seluruh kegiatan berjalan dengan penuh kekeluargaan tanpa 

memandang kaya dan miskin, status soSial, dan latar belakang etnis. 

f. Mengatur Kegiatan Bersama 

Berbeda dengan sekolah umum atau madrasah, santri di pesantren umumnya mengatur semua 

kegiatan proses belajar, khususnya yang berkaitan dengan kegiatan ekstra kokurikuler, seperti 

pembentukan organisasi, perencanaan dan pelaksanaan kerja, pengaturan kegiatan pesantren, 

keamanan, pelaksanaan ibadah, koperasi, olahraga, diskusi, dan kesenian. Dalam hal ini kiai atau guru 

berfungsi sebagai pembimbing dan mengarahkan kegiatan santri. Santri diberi kebebasan untuk 

berkreasi selama kegiatan itu tidak bertentangan dan menyimpang dari aturan agama serta tata tertib 

pesantren. 

g. Kebebasan Terpimpin 

Prinsip ini bertolak dari kesadaran bahwa anak dilahirkan menurut fitrahnya dan setiap 

individu memiliki kecenderungan yang berbeda-beda. Individu memiliki kebesan untuk mengatur 

dirinya, tetapi manusia juga memiliki keterbatasan dalam kehidupan sosial. Kebebasan santri dalam 

beraktivitas tetap berada dalam bimbingan kiai atau guru. Kebebasan dan keterikatan diperlakukan 

sebagai sesuatu yang kodrati yang harus diterima dan dimanfaatkan dalam kegiatan pembelajaran. Hal 

ini berarti dalam melaksanakan pendidikan pesantren, kiai dan guru berusaha membantu, 

membimbing, dan mendampingi santri. Meskipun demikian, kiai dan guru juga berpegang pada tata 

tertib pesantren dan aturan agama. 

h. Mandiri 

Santri yang tinggal di pesantren dengan sendirinya dilatih untuk hidup mandiri. Santri harus 

berpisah dari keluarga sehingga mereka mengatur dan bertanggung jawab atas segala keperluan dan 

kebutuhannya, seperti mengatur uang belanja, memasak, mencuci, merencanakan kegiatan belajara 

dan ekstrakurikuler, memecahkan masalah, dan mengatasi konflik yang muncul di antara mereka, 

bahkan ada santri yang harus membiayai keperluan hidupnya sendiri selama di pesantren. Kondisi ini 

tentu sangat baik bagi perkembangan kemandirian anak. Kemandirian dalam hal ini tidak 

mengabaikan saling ketergantungan (interdependence) antara satu dengan yang lain. 

i. Pesantren Tempat Mencari Ilmu dan Mengabdi 

Pengasuh memandang pesantren sebagai tempat menuntut ilmu dan mengabdi. Ilmu dalam 

pesantren adalah sesuatu yang suci dan sakral yang tidak terpisahkan dari ajaran agama. Paradigma 

berpikir selalu dalam kerangka keagamaan yang memandang peristiwa sebagai berkah yang diperoleh 

dengan sendirinya melalui pengabdian kepada kiai. Pengertian ini berbeda dengan ilmu dalam arti 

sains, yang memandang gejala empiris sebagai kebenaran mutlak dan cenderung menolak sesuatu 

yang tidak masuk akal. 

j. Mengamalkan Ajaran Agama 

Salah satu tujuan dari pendidikan pesantren adalah mengamalkan ajaran agama (tafaqqahu fī 

al-dīn) dalam kehidupan sehari-hari. Pengamalan ilmu merupakan prioritas utama dalam kehidupan 

santri. Setiap gerak kehidupan santri senantiasa berada dalam batas-batas agama. Pengamalan ilmu 
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dan kuatnya intensitas hubungan antara santri dengan sumber belajar membuat kehidupan pesantren 

tampak agamis. 

k. Tanpa Ijazah 

Beberapa pesantren tradisional tidak memberi ijazah sebagai tanda keberhasilan. Prinsip ini 

seiring dengan prinsip-prinsip sebelumnya. Menurut pandangan ini, keberhasilan tidak ditandai oleh 

selembar ijazah yang berisi angka-angka sebagaimana umumnya pada madrasah atau sekolah umum, 

melainkan ditandai oleh pengabdian dan prestasi yang diakui oleh masyarakat serta mendapat restu 

dari kiai. Dalam perkembangannya, sejumlah pesantren yang menggabungkan sistem madrasah dan 

sekolah umum ke dalam sistem pendidikannya memberi ijazah sebagai Surat Tanda Tamat Belajar. 

l. Restu Kiai 

Semua perbuatan yang dilakukan warga pesantren sangat tergantung pada restu kiai. Restu 

kiai yang dimaksud oleh komunitas pesantren adalah pemberiaan doa dan kekuatan kharismatik kiai 

terhadap santri. Guru dan santri selalu berusaha untuk menghindari hal-hal yang tidak berkenan di hati 

kiai. Restu kiai merupakan harapan dan menjadi sesuatu yang sangat bernilai bagi santri. 

Aspek nilai pendidikantersebut memberi nuansa khas yang tercermin dalam kehidupan 

pesantren. Seluruh aktivitas dipandang sebagai ibadah dengan menekankan moral, pengabdian, dan 

kesederhanaan. Santri diberi kebebasan untuk mengatur kegiatan pondok yang dilakukan secara 

bersamaan, penuh rasa kekeluargaan, dan persahabatan. Pengamalan ilmu merupakan prioritas utama 

dalam kehidupan santri. Setiap gerak kehidupan santri senantiasa berada dalam koridor agama. 

Pengamalan ilmu dan kuatnya intensitas interaksi antara santri dengan sumber belajar membuat 

kehidupan pesantren tampak agamis.  

Kecerdasan Emosi 

Mayer dan Salovey (1997) mendefinisikan kecerdasan emosi sebagai kemampuan individu 

untuk merasakan, mengungkapkan, membangkitkan, memahami, dan mengendalikan emosi dalam 

rangka menunjukkan perkembangan emosi dan intelektual. Menurut Goleman (2000), kecerdasan 

emosi adalah kemampuan untuk mengatur kehidupan dengan inteligen, menjaga keselarasan, dan 

mengungkapkan emosi melalui keterampilan kesadaran diri, motivasi diri, empati, dan keterampilan 

sosial. Gardner (Goleman, 2000) membagi dua dimensi kecerdasan emosi, yaitu (a) kemampuan 

untuk memahami orang lain, seperti apa yang memotivasi mereka, bagaimana mereka bekerja, dan 

bagaimana mereka bekerjasama dengan orang lain; (b) kecerdasan intra pribadi, yaitu kemampuan 

kolektif tetapi terarah dalam diri. Berkaitan dengan uraian tersebut, kecerdasan emosi merupakan 

kemampuan seseorang dalam mengelola dan mengekspresikan emosi sesuai dengan kondisi yang 

terjadi. Kemampuan tersebut berupa kesadaran emosi, bagaimana mengungkapkan emosi secara tepat, 

motivasi diri, memahami orang lain, dan menjalin hubungan dengan orang lain secara harmonis. 

Salovey dan Mayer (1997) dan Goleman (2000) mengemukakan lima ciri utama dari 

kecerdasan emosi, yaitu: (a) mengenali emosi diri, berupakesadaran dalam mengenali bagaimana 

perasaan itu terjadi; (b) mengelola emosi, yaitu mengelola emosi agar dapat terungkap secara tepat 

dan benar; (c) memotivasi diri, yaitu menumbuhkan dorongan dalam diri untuk mencapai tujuan dan 

mampu menyesuaikan diri dengan situasi baru; (d) mengenal emosi orang lain, berupa kemampuan 

untuk merasakan perasaan orang lain dan kemampuan menangkap pesan-pesan nonverbal yang 

tersembunyi serta peka terhadap keinginan dan kehendak orang lain; dan (e) membina hubungan, 

yaitu bagaimana menjalin hubungan dengan orang lain secara harmonis dan mampu mengirim isyarat 

emosional secara tepat. 

Uraian beberapa ahli tersebut menggambarkan bahwa kecerdasan emosi secara umum 

memiliki dua komponen, yaitu komponen yang mengarah ke dalam diri (interpersonal) dan komponen 

yang mengarah ke luar diri (antarpersonal). Komponen yang terarah ke dalam diri berkaitan dengan 

kemampuan menyadari, mengelola, dan mengendalikan emosi. Adapun komponen yang terarah 

keluar diri adalah kemampuan untuk menjalin hubungan dengan orang lain secara harmonis serta 

kemampuan membaca pikiran dan perasaan orang lain. 

Perkembangan kecerdasan emosi seseorang dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal 

seperti otak, keluarga, dan lingkungan sekolah. Bagian otak manusia yang disebut sistem limbic 

merupakan pusat emosi. Amigdala menjadi bagian penting dalam mengatur kehidupan yang 
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berhubungan dengan masalah emosional. Joseph (Goleman, 2000) menggambarkan bahwa orang 

yang kehilangan amigdala memperlihatkan minat yang kurang terhadap manusia dan menarik diri 

dari hubungan antarmanusia. Hal ini ditandai oleh ketidakmampuan seseorang untuk mengenal 

keluarga, teman, dan bersikap pasif terhadap lingkungannya. 

Orangtua dalan keluarga memiliki tanggungjawab dalam mengembangkan emosi sehingga 

mereka dituntut untuk memahami cara mendidik anak. Gottmann dan DeClaire (1997) menyebutkan 

lima prinsip dalam mendidik dan melatih emosi anak, yaitu mendasari emosi, mengakui emosi anak 

sebagai peluang kedekatan dalam mengajar, mendengarkan dengan penuh empati dan meneguhkan 

emosi anak, menamai emosi anak, dan menentukan batas-batas emosi serta membantu anak dalam 

memecahkan masalah yang dihadapi.Sekolah merupakan lingkungan kedua bagi remaja setelah rumah 

tangga untuk mengembangkan emosi. Terdapat dua hal yang sangat berpengaruh bagi kecerdasan 

emosi anak di sekolah, yaitu guru dan kurikulum. Guru yang demokratis, memahami perasaan, 

menerima pendapat, dan memberi kebebasan bagi anak didik untuk mengekspresikan kemampuannya 

memberi sumbangan yang sangat besar bagi perkembangan emosi remaja. 

METODE PENELITIAN 

Populasi dalam penelitian adalah seluruh santri yang sedang menempuh pendidikan di 

Pesantren Modern Pendidikan Al-Qur’an IMMIN di Kota Makassar dan Pesantren As’adiyah di Kota 

Sengkang, Sulawesi Selatan. Santri yang menjadi sampel dalam penelitian ini adalah santri yang 

memiliki ciri-ciri: (a) berstatus sebagai santri mukim, (b) kelas satu dan dua pada Madrasah Aliyah 

atau Sekolah Menengah Umum, dan (c) telah menempuh pendidikan pesantren selama tiga tahun. 

Teknik sampling menggunakan purposive sampling. Jumlah sampel dalam penyelidikan ini sebanyak 

290 santri. Pengumpulan data menggunakan skala nilai-nilai pendidikan pesantren dan skala kecer-

dasan emosi. Analisis data menggunakan korelasi kanonik (canonical correlation). 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Berdasarkan hasil analisis data diperoleh korelasi kanonik 0,471, kanonik R2 = 0,221, DF = 

22,000, dan p = 0,000. Nilai p menunjukkan bahwa nilai-nilai pendidikan pesantren memiliki 

hubungan yang sangat signifikan dengan kecerdasan emosi pada remaja. Penelitian ini menerangkan 

bahwa nilai-nilai pendidikan pesantren kemungkinan dapat mengembangkan kecerdasan emosional 

pada remaja. Sumbangan efektif nilai-nilai pendidikan pesantren terhadap kecerdasan emosi sekitar 

22,100 % dan sekitar 77,900 % dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak menjadi core dalam penelitian 

ini. 

Pendidikan pesantren berlangsung terus menerus selama 24 jam sehari semalam, karena kiai, 

guru, dan santri tinggal bersama dalam suatu lingkungan tertentu. Kondisi ini memungkinkan 

terjadinya interaksi dan komunikasi yang intensif antara sesama penghuni pesantren. Hal ini juga 

menambah pemahaman dan pengetahuan kiai atau guru tentang perkembangan dan dinamika sosial, 

emosi, dan intelektual santri. Berbeda dengan lembaga pendidikan lain, interaksi di pesantren terjadi 

dalam tataran pembelajaran di kelas dan di luar kelas serta menyentuh aspek-aspek psikologi remaja 

yang sesungguhnya. 

Goleman menjelaskan bahwa interaksi semacam itu memungkinkan terjadinya perpindahan 

suasana hati dan pertukaran emosi di antara sesama penghuni pesantren. Kadar hubungan emosi 

tercermin dari kedekatan sesama penghuni pesantren yang dapat membentuk sinkronisasi antara kiai, 

guru, dan santri. sinkronisasitersebut mencerminkan seberapa jauh hubungan yang dirasakan, makin 

erat sinkronisasimaka makin besar pula perasaan bersahabat, bahagia, minat, perhatian, dan 

keterbukaan dalam berinteraksi. 

Kurikulum yang diterapkan meliputi proses belajar mengajar di kelas dan kegiatan sehari-hari 

yang dilaksanakan di luar kelas. Prosespembelajaran di kelas mencakup sejumlah materi pelajaran 

yang mesti dicapai oleh santri pada setiap tingkatan tertentu. Kegiatan santri sehari-hari di luar kelas 

merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kurikulum pesantren, seperti kegiatan olahraga, gotong 

royong, seni, bela diri, belajar mandiri, dan pengaturan lingkungan pesantren. Hal ini menggambarkan 

bahwa kurikulum pesantren tidak hanya berfokus pada materi pelajaran di kelas secara formal yang 

lebih mengembangkan aspek kognitif,melainkan juga menyentuh dan memberdayakan aspek lain 

dalam diri santri. 



 

461 
 

Aspek kolektivitas dan pengaturan kegiatan bersama tampak dalam aktivitas santri sehari-

hari. Hampir seluruh kegiatan santri dilakukan secara bersama mulai dari salat berjamaah, wirid dan 

zikir, belajar, olahraga, makan, mandi, dan mencuci. Santri mendapat kebebasan untuk mengatur 

kegiatan pondok dan menentukan kegiatan ekstrakurikuler selama tidak melanggar aturan pondok dan 

ajaran agama. Kebebasan ini memberi kesempatan kepada santri untuk mengekspresikan potensi dan 

kemampuan yang dimiliki sehingga mereka merasa dihargai dan dapat menghilangkan perasaan 

tertekan dalam diri. Zimmerman (Wolters, 1998) menyebutkan bahwa kondisi demikian akan 

menumbuhkan motivasi dalam diri anak didik. 

Perbedaan latar belakang santri, baik budaya, suku, etnis, status sosial ekonomi 

memungkinkan santri untuk berinteraksi dan saling memahami perbedaan masing-masing. Hal ini 

tampak dalam kehidupan santri yang akrab dan penuh dengan persahabatan. Keakraban lahir sebagai 

akibat kesediaan untuk saling menerima apa adanya, berbagi masalah, merasa saling menanggung 

penderitaan sehingga membentuk ikatan emosi yang mendalam dan menjadi kenangan yang paling 

berkesan sepanjang kehidupan. Keakraban ini juga didukung oleh umur subjek penyelidikan yang 

masih remaja, dimana pada masa ini merupakan tahap keempat dari empat tahap cara mencari kawan, 

yaitu tahap akrab (Rubin dalam Shapiro, 1999). 

Salat jamaah yang dilaksanakan santri setiap waktu, juga berpengaruh terhadap kecerdasan 

emosi mereka. Haryanto (2001) menyebutkan bahwa salat yang dilakukan secara bersama 

mengandung dimensi psikologis, yaitu aspek demokratis, rasa diperhatikan, dan kebersamaan. 

Kebersamaan dalam salat dapat menghindarkan individu dari perasaan terabaikan, tersingkir, dan 

teralienasi. Suasana ini membentuk perasaan adanya orang lain yang memiliki masalah yang sama 

dengan diri, mampu memahami penderitaan orang lain, pembukaan diri, dan motivasi. Zikir yang 

dilakukan setelah salat jamaah juga memberi pengaruh terhadap emosi santri. Zikir merupakan salah 

satu cara mendekatkan diri kepada Allah swt. dengan menyebut asma-Nya secara berulang-ulang. 

Zikir menjadi salah satu metode yang dapat memberi ketenangan hati dan kesejukan jiwa sehingga 

mampu menyembuhkan gangguan-gangguan psikologis. PenelitianAfrianti (1999) menyebutkan 

bahwa intensitas zikir yang dilakukan santri di pesantren memiliki hubungan dengan kendali emosi. 

Aspek theocentricmerupakan falsafah pendidikan yang menjadi dasar pendidikan pesantren. 

Aliran falsafah ini memandang bahwa semua kejadian berasal, berproses, dan akan kembali kepada 

Allah swt. sebagai Zat yang menciptakan kehidupan manusia. Pandangan ini merupakan cerminan 

dari kalimat syahadah sebagai bentuk persaksian dan pengakuan manusia kepada Zat Yang Maha 

Besar. Menurut Agustian (2002), kalimat syahadah merupakan mission statement, yaitu sebuah 

kekuatan visi, memulai dengan sebuah tujuan, dan membulatkan sebuah tekad. Keyakinan syahadah 

yang tertanam kuat dalam hati akan mendorong setiap manusia untuk bergerak mencapai visi masing-

masing. Kekuatan inilah yang akan melahirkan tekad, komitmen, keyakinan, optimism, dan 

ketenangan jiwa. 

 

KESIMPULAN 

Nilai-nilai pendidikan pesantren memiliki pengaruh yang sangat signifikan terhadap 

kecerdasan emosi pada remaja. Makin kuat pendidikan pesantren yang diperoleh, makin tinggi pula 

kecerdasan emosi remaja. Berdasarkan hasil penelitian ini, pesantren diharapkan menyadari peranan 

strategisnya dalam mengembangkan potensi santri yang selama ini terabaikan oleh sekolah umum 

sehingga orangtua dapat mempertimbangkan keberadaan lembaga ini sebagai salah satu alternatif 

pilihan dalam mendidik anak. 
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