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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 ا

 Ba b Be ب

 Ta t Te ت

 Sa ṡ es (dengan titik di atas) ث

 Jim j Je ج

 Ha ḥ ha (dengan titik di bawah) ح

 Kha kh ka dan ha خ

 Dal d De د

 Zal ż zet (dengan titik di atas) ذ

 Ra r Er ر

 Zai z Zet ز

 Sin s Es س

 Syin sy es dan ye ش

 Sad ṣ es (dengan titik di bawah) ص

 Dad ḍ de (dengan titik di bawah) ض

 Ta ṭ te (dengan titik di bawah) ط

 Za ẓ zet (dengan titik di bawah) ظ

 ain ‘ apostrof terbalik‘ ع

 Gain g Ge غ

 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 ه
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 Hamzah ’ Apostrof ء

 Ya y Ye ي

2. Vokal 

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

atau monoftong atau vokal rangkap atau diftong. 

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, 

transliterasinya sebagai berikut: 

Tanda Nama Huruf Latin Nama 

 Fathah a A ا َ

 Kasrah i I اِ

 Dammah u U ا َ

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat 

dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu: 

Tanda Nama Huruf Latin Nama 

--يَ—ََ   Fathah dan Ya ai a dan i 

--وَ—ََ   Fathah dan wau au a dan u 

Contoh: -  َك يْف = kaifa 

 haula = ه وْل -

3. Maddah 

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, 

transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu: 

Tanda Nama Huruf Latin Nama 

.. .َىَ ...َاَ   Fathah dan alif /ya ā a dan garis di atas 

 Kasrah dan ya ī i dan garis di atas ىَِ

 Dammah dan wau ū u dan garis di atas وَ 

Contoh: -  َوْت ى,َقيِْل ,َي م  م  ,َر  ات   م 
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4. Ta’marbutah 

Transliterasi untuk ta’marbutah ada dua yaitu: ta’marbutah yang hidup atau 

mendapat harakat fathah, kasrah dan dammah, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan 

ta’marbutah yang mati atau mendapat harakat sukun, tansliterasinya adalah [h]. 

Kalau pada kata yang berakhir dengan ta’marbutah diikuti oleh kata yang 

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

ta’marbutah itu ditransliterasikan denga ha (h). 

Contoh: 

وض ةالأ طف ال  rauḍah al-aṭfā =  ر 

5. Syaddah (Tasydid) 

Syaddah atau tasydid yang dalam system tulisan Arab dilambangkan dengan sebuag 

tanda tasydid ()  ّ , dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf 

(konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah. 

Contoh: ربنّا  =  rabbanā 

 nazzala  =   نزّل

6. Kata Sandang 

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

lam ma’rifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti 

biasa, al-, baik ketika diikuti oleh huruf syamsiyah maupun huruf qamariyah. Kata 

sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang 

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

Contoh: .َالْزلزلة,  الشَّمْس 

7. Hamzah 
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Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (’) hanya berlaku bagi 

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

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

Contoh: تأمرون,َأمرت 

8. Penulisan Kata Arab yang Lazim Digunakan dalam Bahasa Indonesia 

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasikan 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 

yang sering ditulis dalam bahasa Indonesia atau lazim digunakan dalam dunia 

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

al-Qur’an (dari kata al-Qur’ān), Alhamdulillah, dan munaqasyah. 

9. Lafz al-Jalalah (الله) 

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

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

hamzah. 

10. Huruf Kapital 

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam 

transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf 

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

capital, misalnya digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan huruf 

pertama pada penulisan kalimat. 
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B. Daftar Singkatan 

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah: 

swt.   = subh}a>nahu> wa ta’a>la> 

saw.  = s}allalla>hu ‘alaihi wa sallam 

a.s.  =‘alaihi al-sala>m 

H  = Hijriah 

M  = Masehi 

SM  = Sebelum Masehi 

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

w.  = Wafat tahun 

QS .../...: 4 = QS al-Baqarah/2: 4 atau QS A>li ‘Imran/3: 4 

HR  = Hadis Riwayat 
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ABSTRAK 

Nama Penulis  : Rosmaeni 

Nim     : 20800114013 

Judul skripsi    : “Usaha Pendidik dalam Menanamkan Kecerdasan Emosional 

Peserta Didik  Kelas IVMI al-Amanah Kec. Binamu Kab. 

Jeneponto”. 

 

 Penelitian ini berjudul “Usaha Pendidik dalam Menanamkan Kecerdasan 

Emosional Peserta Didik MI al-Amanah Kec. Binamu Kab. Jeneponto”. Adapun 

Tujuan dari penelitian ini yaitu: (1) Untuk mengetahui usaha pendidik dalam 

menanamkan kecerdasan emosional peserta didik MI al-Amanah Kec. Binamu Kab. 

Jeneponto, (2) Mengetahui pendukung dan penghambat dalam menanamkan 

kecerdasan emosional peserta didik MI al-Amanah Kec. Binamu Kab. Jeneponto, (3) 

Mengetahui solusi hambatan dalam menanamkan kecerdasan emosional peserta didik 

MI al-Amanah Kec. Binamu Kab. Jeneponto. 

 Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif. Metode pengumpulan 

data dalam penelitian ini adalah observasi, wawancara dan dokumentasi. Sumber data 

yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber data primer dan sumber data 

sekunder. Metode analisis data dalam penelitian ini menggunakan langkah-langkah 

reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. 

 Hasil penelitian diperolah bahwa usaha yang dilakukan pendidik dalam 

menanamkan kecerdasan emosional peserta didik MI al-Amanah Kec. Binamu Kab. 

Jeneponto terdiri dari modeling (pemodelan), pemberian pengetahuan, repetition 

(berulang-ulang/pembiasaan) dan pemberian hukuman. Adapun faktor pendukung 

terdiri dari kerjasama antara pendik, sarana dan prasarana. Faktor penghambat dalam 

menanamkan kecerdasan emosional peserta didik terdiri dari faktor lingkungan dan 

kurang kesadaran. Adapun solusi pendidik untuk mengatasi hambatan dalam 

menanamkan kecerdasan emosional terdiri dari mencari pokok permasalahan dan 

memberikan pendekatan kepada peserta didik. 

 Implikasi penelitian yaitu diharapkan kepada pendidik agar lebih 

meningkatkan usaha-usaha yang harus dilakukan dalam mendidik peserta didik dan 

usaha yang telah dilakukan tetap ditingkatkan, pendidik juga harus mengetahui 

faktor-faktor penghambat lainnya dalam menanamkan kecerdasan emosional peserta 

didik dan dapat memberikan solusi yang terbaik dalam menghadapi hambatan 

tersebut agar kecerdasan emosional peserta didik dapat tertanam dengan baik. 
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BAB I  

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang  

Pendidikan merupakan suatu wahana untuk meningkatkan kualitas sumber 

daya manusia karena keberhasilan dunia pendidikan sebagai faktor penentu 

tercapainya tujuan pendidikan yaitu mencerdasakan anak bangsa. Hal tersebut 

diperlukan dalam rangka menyongsong datangnya era global yang semakincanggih 

dan penuh persaingan.Oleh karena itu, pendidikan memegang peran yang sangat 

penting dalam kehidupan manusia dalam rangka mewujudkan perubahan kearah 

kemajuan dan kesejahteraan hidup suatu bangsa sehingga pendidikan tidak dapat 

dipisahkan dari hidup dan kehidupan manusia.Tanggung jawab kependidikan juga 

merupakan suatu tugas wajib yang harus dilaksanakan, karena tugas ini satu dari 

beberapa instrument masyarakat dan bangsa dalam upaya mengembangkan manusia 

sebagai khalifah dimuka bumi.1 

Dimana konsep pendidikan itu sendiri telah dijelaskan di dalam QS.al 

Mujadilah/58: 11 yang berbunyi :  













                                                             

1Sri Sumiyati Ahmad Putri,Pengaruh Kecerdasan Emotional Quotient (EQ) Terhadap Hasil 

Belajar Matematika Peserta Didik Kelas V SD Inpres Bontomanai Kota Makassar. 2017, h. 1. 
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Terjemahnya :  

Wahai orang-orang beriman! Apabila kamu dikatakan kepadamu, "Berilah 
kelapangan di dalam majelis-majelis, "Maka lapangkanlah, niscaya Allah 
akan memberi kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan, "Berdirilah 
kamu,"maka berdirilah, niscaya Allah akan meningkatkan derajat orang-
orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa 
derajat. Dan Allah Mahateliti terhadap apa yang kamu kerjakan.2 

Berdasarkan redaksi ayat di atas, maka dapat disimpulakan bahwa orang-

orang yang berpendidikan (berilmu) akan memiliki  kedudukan yang mulia disisi 

Allah swt. Dan Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang berpendidikan 

dengan beberapa derajat. Oleh karena itu, setiap muslim dituntut untuk wajib 

menuntut ilmu karena dengan ilmu pengetahuan manusia bisa berpikir dan bernalar 

tentang ciptaan Allah swt. Manusia dengan dapat berfikir dan bernalar maka manusia 

akan dapat memahami dan mengetahui ciptaan Allah yang dapat mengantarkan 

manusia kepada ketaqwaan. Maka dengan ketaqwaan itulah manusia akan mulia 

disisi-Nya dan diangkat derajatnya dengan beberapa derajat. 

Pendidkan merupakan proses pengubahan sikap dan tingkah laku seseorang 

atau kelompok dalam usaha mendewasakan manusia melalui pengajaran dan 

pelatihan.3 Dari definisi di atas, maka dapat disimpulkan bahwa pendidikan adalah 

proses mengatur ilmu pengetahuan, pengubahan atau pembinaan sikap dan tingkah 

laku seseorang atau kelompok karena adanya bimbingan, dorongan, motivasi dan 

                                                             

2 Departemen Agama R.I,al Qur’an dan Terjemahannya (Jakarta: Lintas Media,2002),h.793. 

3 Ulfiani Rahman, Memahami Psikologi Dalam Pendidikan Teori Dan Aplikasi  (Cet. I; 

Makassar: Alauddin University Press, 2014),h.5-6.  
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didikkan  dari seorang pendidik  agar peserta didik berakhlak tinggi dan berada 

dibawah naungan islam.   

Pendidikan berintikan interaksi antara guru dan murid dalam upaya membantu 

murid menguasai tujuan pendidikan sesuai dengan UU pasal 3 No.20/2003 tentang  

Sistem Pendidikan Nasional berkaitan dengan fungsi dan tujuan pendidikan nasional 

berbunyi: 

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 demokratis serta bertanggung jawab.4 

Dalam proses pembelajaran terdapat tiga tahapan yang seharusnya dimiliki 

dan dialami oleh peserta didik bersama pendidik, yaitu tahapan kognitif, afektif dan 

psikomotor. Pada tahap pertama (kognitif) adalah mentransfer atau memberikan ilmu 

agama sebanyak-banyaknya kepada peserta didik, sehingga dalam kegiatan aspek ini 

kognitif yang sangat dominan. Tahap kedua (afektif) selain memenuhi tahapan  pada 

tahap pertama, proses internalisasi nilai agama diharapkan juga terjadi. Aspek afektif 

tersebut aturannya terkait erat dengan aspek kognitif, dalam bidang pendidikan 

agama, aspek kedua (afektif) perlu diutamakan dari pada yang pertama 

(kognitif).Pada tahap ketiga (psikomotor) lebih menekankan kemampuan peserta 

didik untuk dapat menumbuhkan motivasi dalam diri sendiri sehingga dapat 

menggerakkan, menjalankan, dan menaati nilai-nilai dasar agama yang telah 

terinternalisasi dalam dirinya sendiri lewat tahapan kehidupan.5 

                                                             

4Ramayulis, Ilmu Pendidikan Islam  (Jakarta: Kalam Mulia, 2012),h .81. 

5 Muhaimin, Wacana Pengembangan Pendidikan Islam (Cet. I; Yogyakarta: Pustaka Pelajar 

,2003), h.312.  
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Setiap orang memiliki bakat dan kemampuan yang berbeda-beda dan karena 

itu membutuhkan pendidikan yang berbeda-beda pula. Pendidikan bertanggung jawab 

untuk memandu (yaitu mengidentifikasi dan membina) serta memupuk (yaitu 

mengembangkan dan meningkatkan) bakat tersebut, termasuk dari mereka yang 

berbakat istimewa atau memiliki kemampuan  dan kecerdasan luar biasa. Dulu orang 

biasanya mengartikan “anak berbakat” sebagai anak yang memiliki tingkat 

kecerdasan (IQ) yang tinggi.6Maka seorang pendidik bertanggung jawab pula untuk 

mendidik para peserta didik untuk mengembangkan bakat-bakat dan kemampuan 

yang dimiliki oleh peserta didik. 

Berbicara tentang kecerdasan (IQ) seseorang dapat dilihat dari cara seseorang 

tersebut bertingkah dan berperilaku agar dapat mengatasi suatu situasi dan kondisi 

yang menjadi permasalahan. Agar seseorang dapat memposisikan kecerdasan yang 

dimilikinya maka seseorang tersebut juga harus dapat mengontrol kecerdasan 

tersebut.Agar peserta didik dapat menyalurkan kecerdasannya dengan baik, maka 

pendidik harus menanamkan kecerdasan emosional peserta didik.Bagaimana 

kecerdasan emosional tersebut agar peserta didik dapat mengontrol emosinya maka 

harus ada usaha dari pendidik. 

Kecerdasan terdiri atas kemampuan untuk menyelesaikan masalah-masalah 

dan untuk menyesuaikan diri dan belajar dari pengalaman sehari-hari.Salah satu 

aspek kunci dari kecerdasan melibatkan variasi individual.Biasanya kecerdasan 

setelah diukur oleh tes-tes yang bertujuan untuk membandingkan kinerja berbagai 

                                                             

6 Lestari Melika Syahril,Hubungan Anatara Kecerdasan Emosi (Emotional Intelligence) 

Dengan Perilaku Belajar Biologi Peserta Didik Kelas VII MTS Negeri 2 Biringkanaya Makassar, 

2015. 
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orang pada tugas-tugas kognitif. Binet mengembangkan tes kecerdasan pertama dan 

menciptakan konsep usia  mental.7 

Emotional intelligence is the ability to sense,understand, and effectively apply 

the power and acumen of  emotions as a source of human energy, information, 

connection, and influence.” (Kecerdasan emosional adalah kemampuan merasakan, 

memahami, dan secara efektif mengaplikasikan  kekuatan serta kecerdasan emosi 

sebagai sebuah sumber energi manusia, informasi, hubungan, dan pengaruh).8 

Kecerdasan emosi akan membentuk kompetensi emosi dalam diri anak-anak 

dan remaja akan membentuk kompetensi sosial. Anak dan remaja yang kurang 

mempunyai kompetensi sosial akan memperlihatkan respon emosi negatif. Seperti 

kurang bahagia dan kurang senang dalam bermain.Kecerdasan emosi menunjukkan 

bahwa subjek yang mempunyai skor kecerdasan emosi yang tinggi, secara signifikan 

juga mempunyai skor control diri, skor empati, skor kemampuan sosial, skor 

hubungan interpersonal yang tinggi dan menampakkan tingkah laku kerja sesuai serta 

kepuasan hati dalam pernikahan.Orang yang mempunyai kecerdasan emosi yang 

tinggi mampu menyesuaikan diri dengan baik dan mempunyai kemampuan sosial.9 

Peserta didik adalah makhluk yang tidak lepas dari suatu kekurangan yang 

masih perlu diarahkan dan dididik untuk menjadi lebih baik.Berkaitan dengan hasil 

observasi awal yang dilakukan oleh calon peneliti menemukan masalah di MI al-

Amanah, dimana sekolah tersebut berada ditengah-tengah masyarakat. Dimana 

peserta didiknya akan mudah bergaul dengan masyarakat sehingga sangat penting 

                                                             

7 Laura A. King, Psikologi Umum(Cet. II; Jakarta:Salemba Humanika, 2010), h. 56. 

8 Agus Efendi, Revolusi Kecerdasan Abad 21( Cet. I; Bandung: Alfabeta, 2005),h.171-172.  

9Ahmad  Afiif, Psikologi Guru (Cet. I; Makassar:Alauddin University Press, 2014), h.48.  
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usaha pendidik dalam mendidik peserta didiknya yang berada ditengah 

masyarakat.Menurut ibu Mega sebagai wakil kelas dari kelas V “mengatakan bahwa 

peran seorang pendidik sangat penting dalam menanamkan kecerdasan emosioanal 

dan untuk menanamkan kecerdasan emosional tersebut biasanya saya keluar dari 

kurikulum yang ada karena untuk kebaikan peserta didik”. 

  Pendidik MI al- Amanah Kec. Binamu Kab. Jeneponto besar sekali 

pengaruhnya terhadap keberhasilan dalam menanamkan kecerdasan emosional 

peserta didik. Tugas seorang pendidik tidak hanya mengajarkan materi pelajaran saja 

akan tetapi pendidik juga mempunyai tanggung jawab untuk membimbing, 

mengarahkan dan memperhatikan gerak gerik peserta didik di dalam lingkungan 

kelasnya apakah peserta didik ini memiliki perilaku seperti apa dan apakah peserta 

didik tersebut dapat menyelesaikan setiap permasalah yang dialaminya. 

Dengan demikian, menanamkan kecerdasan emosional peserta didik bukanlah 

hal yang mudah, melainkan masih banyak hambatan yang  dihadapi oleh seorang 

pendidik. Maka usaha dan prefesionalitas pendidik dan ketekunan serta keuletan 

berbagai usaha pendidik jangat berperan penting dalam menanamkan kecerdasan 

emosional peserta didik MI al- Amanah Kec.Binamu Kab. Jeneponto. 

B. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus 

 Fokus penelitian dan deskripsi fokus dimaksudkan untuk memberikan 

gambaran yang  jelas tentang apa yang ada pada judul maupun rumusan masalah. 

 

No. Fokus Deskripsi focus 

1. Usaha pendidik dalam 

menanamkan kecerdasan 

1. Pemodelan  
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emosional peserta didik 2. Pemberian Pengetahuan 

3. Pembiasaan  

4. Pemberian Hukuman. 

2. Pendukung dan 

penghambat dalam 

menanamkan kecerdasan 

emosional peserta didik 

Pendukung: 

1. Kerja sama  

2. Sarana dan Prasarana 

Penghambat:  

1. Faktor lingkungan 

2. kurang Kesadaran 

3. Solusi dalam mengatasi 

hambatan menanamkan 

kecerdasan emosional. 

1. Mencari Pokok Permasalahan 

2. Memberikan Pendekatan 

C.  Rumusan Masalah 

Untuk memberikan gambaran yang jelas tentang masalah yang akan diteliti, 

dalam penelitian ini maka rumusan masalah yang diangkat adalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana usaha pendidik dalam menanamkan kecerdasan emosional peserta 

didik MI al-Amanah Kec.Binamu Kab. Jeneponto? 

2. Bagaimana pendukung dan penghambat pendidik dalam menanamkan 

kecerdasan emosional peserta didik MI al-Amanah Kec. Binamu Kab. 

Jeneponto? 
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3. Apa solusi pendidik untuk mengatasi hambatan dalam menanamkan kecerdasan 

emosional peserta didik MI al-Amanah Kec. Binamu Kab. Jeneponto? 

D.Tinjauan Pustaka 

Sebagaimana yang telah dikemukakan di atas, bahwa fokus utama dalam 

penelitian ini adalah mengenai usaha pendidik dalam menanamkan kecerdasan 

emosional. Sementara itu terdapat beberapa penelitian (skripsi) yang peneliti anggap 

sealur dengan judul yang akan dikaji peneliti tentang skripsi yang berkaitan dengan 

penelitian yang peneliti lakukan yaitu sebagai berikut: 

Lestari Melika Syahril, mahasiswa jurusan pendidikan biologi fakultas 

Tarbiyah dan keguruan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar yang berjudul 

Hubungan Antara Kecerdasan Emosi (Emotional Intelligence) dengan Perilaku 

Belajar Biologi Peserta Didik Kelas VII MTS Negeri 2 Biringkanaya Makassar. 

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui hubungan antara kecerdasan emosional 

dengan perilaku belajar peserta didik kelas VII MTS Negeri 2 Biringkanaya 

Makassar.Pada penelitiannya menggunaka jenis penelitian deskriptif kuantitatif yang 

menggambarkan keadaan yang sebenarnya di lokasi penelitian.10 Dari penelitian ini 

dapat dipahami bahwa kecerdasan emosional memang sangat penting dalam dalam 

pembelajaran yang dapat mengatur perilaku peserta didik dalam belajar. 

Handayani, mahasiswa jurusan Pendidikan Matematika pada fakultas 

Tarbiyah dan Keguruan UIN Alauddin Makassar, yang berjudul Pengaruh 

Kecerdasan Emosional Siswa Terhadap Hasil Belajar Matematika Kelas XI SMA 

Negeri 11 Makassar.Pada penelitiannya menggunakan jenis penelitian kuantitatif 

                                                             
10Lestari Melika Syahril, Hubungan Antara Kecerdasan Emosi (Emotional 

Intelligence) dengan Perilaku Belajar Biologi Peserta Didik Kelas VII MTS Negeri 2 

Biringkanaya Makassar, 2015. 
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dengan metode ex post facto. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh 

kecerdasan emosional siswa terhadap hasil belajar matematika kelas XI SMA Negeri 

11 Makassar.11 Dari penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa kecerdasan 

emosional dapat mempengaruhi hasil belajar peserta didik. 

Irmayanti, mahasiswa jurusan pendidikan agama islam pada fakultas tarbiyah 

dan keguruan UIN Alauddin Makassar, yang berjudul Peran Guru Pendidikan Agama 

Islam Dalam Meningkatkan Kecerdasan Emosional Dan Spiritual Peserta didik SMA 

Negeri 13 Makassar.12 Dari latar belakang skripsi ini adalah bahwa peran guru dalam 

meningkatkan kecerdasan emosional dan kecerdasan spiritual memang sangat 

penting. Dan perlu diketahui bahwa kecerdasan emosional tidak berkembang secara 

alamiah akan tetapi disini peran guru sangat penting untuk mengembangkankan 

kecerdasan emosional dan spiritual dalam pendidikan. 

Dari beberapa penelitian yang ada pembahasan mengenai kecerdasan 

emosional dan peran guru dalam meningkatkan kecerdasan emosional memiliki 

kemiripan  dengan penelitian penulis lakukan tetapi ada perbedaan mendasar terhadap 

penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti yaitu terletak pada jenis penelitian, 

peneliti pertama dan kedua menggunakan jenis penelitian kuantitatif sedangkan 

peneliti akan menggunakan penelitian kualitatif. penelitian ketiga memiliki kemiripan 

dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti karena membahas tentang usaha 

atau peran guru. Akan tetapi peneliti lebih menekankan pada usaha guru dalam 

menanamkan kecerdasan emosional peserta didik. 

                                                             

11Handayani, Pengaruh Kecerdasan Emosional Siswa Terhadap Hasil Belajar 
Matematika Kelas XI SMA Negeri 11 Makassar, 2013. 

12Irmayanti,  Peran  Guru Pendidikan Agama Islam Dalam Meningkatkan 
Kecerdasan Emosional Dan Spiritual Pada Peserta Didik SMA Negeri 13 Makassar, 
2016. 
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E.  Tujuan Penelitian  

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan yang ingin dicapai dalam 

penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Untuk mengetahui hasil usaha pendidik dalam menanamkan kecerdasan 

emosional  peserta didik MI al-Amanah Kec. Binamu Kab. Jeneponto. 

2. Mengetahui pendukung dan penghambat dalam menanamkan kecerdasan 

emosional  peserta didik MI al-Amanah Kec. Binamu Kab. Jeneponto. 

3. Mengetahui solusi hambatan dalam menanamkan kecerdasan emosional peserta 

didik MI al-Amanah Kec. Binamu Kab. Jeneponto. 

F. Manfaat Penelitian  

Manfaat yang diharapkan dari hasil penelitian ini adalah : 

1. Dari segi teoritis, diharapkan peneliti dapat memperkaya wawasan konsep atau 

teori mengenai kecerdasan emosional. 

2.  Dari segi praktis 

a.  Bagi Sekolah  

 Dapat menjadi masukan agar memperhatikan faktor yang dapat 

mempengaruhi perilaku belajar peserta didik, dan menjadi tuntutan bagi semua pihak 

sekolah untuk senantiasa memantau perkembangan perilaku belajar peserta didik. 

b.  Bagi Guru  

Dapat menjadi masukan yang bermanfaat dalam proses pembelajaran agar 

guru lebih memperhatikan kecerdasan emosional peserta didik dalam pembelajaran 

guna membentuk kepribadian peserta didik sehingga tercapainya tujuan pembelajaran 

yang diharapkan.  
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c. Bagi Peserta Didik 

Untuk menambah pengetahuan dan peserta didik dapat mengontrol emosi dan 

bisa memilili perilaku belajar yang positif, bisa mengenali diri sendiri serta mampu 

beradaptasi dengan lingkungan sekitar. 

d. Bagi Peneliti  

Sebagai tambahan pengetahuan dan keterampilan bagi peneliti sebagai calon 

pendidik mengenai pemahaman tingkat kecerdasan emosional peserta didik.Hal ini 

perlu karena keadaan emosional peserta didik adalah salah satu faktor yang 

mempengaruhi perilaku belajar.Tentupeserta didik perlu mendapat dukungan dan 

perhatian penuh agar peserta didik dapat mengatur emosinya, sehingga peserta didik 

memiliki daya juang yang tinggi, semangat yang tinggi untuk menggapai cita-citanya. 
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BAB II 

KAJIAN TEORI 

A. Kecerdasan Emosional  

1. Pengertian Kecerdasan 

Kecerdasan (Intelligence) adalah keterampilan-keterampilan dan kemampuan 

untuk menyesuaikan diri  dari pengalaman hidup sehari-hari.1 Dalam defenisi lain 

dikemukakan oleh Howard Gardner dalam buku Agus Efendi kecerdasan adalah 

kemampuan untuk memecahkan atau menciptakan sesuatu yang bernilai bagi budaya 

tertentu.2 

 Menurut Panitia istilah  Paedagogik yang dimaksud dengan intelegensi ialah 

daya menyesuaikan diri dengan keadaan baru dengan menggunakan alat-alat berfikir 

menurut tujuannya. Di sini dapat dilihat bahwa Stern menitik beratkan kepada soal 

adjustment terhadap masalah yang dihadapinya. Pada orang yang intelegen akan lebih 

cepat dan yang lebih tepat di dalam menghadapi masalah-masalah baru bila 

dibandingkan dengan orang yang kurang intelegen.3 

 Intelegensi: (kecerdasan pikiran), dengan intelegensi fungsi berfikir dapat 

digunakan dengan cepat dan tepat untuk mengatasi suatu situasi/untuk memecahkan 

suatu masalah. Dengan kata lain intelegensi adalah situasi kecerdasan pikir, sifat-sifat 

perbuatan cerdas (Intelegen). Pada umumnya intelegen ini dapat dilihat dari 

kesanggupannya bersikap dan berbuat cepat dengan situasi yang sedang berubah, 

dengan keadaan diluar dirinya yang biasa maupun yang baru. Jadi kegiatan cerdas 

                                                             

1 Laura A. King, Psikologi Umum (Cet. II; Jakarta: Salemba Humanika, 2010), h. 26. 

2 Agus Efendi, Revolusi Kecerdasan Abad 21 ( Cet. I; Bandung: Alfabeta, 2005), h. 81.  

3 H. Abu Ahmadi, Psikologi Umum  (Cet. I; Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1992), h. 87.  
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dicirikan dengan adanya kesanggupan bereaksi terhadap situasi dengan kelakuan baru 

yang sesuai dengan keadaan baru.4 Intelligensi adalah potensi yang dimiliki seseorang 

untuk beradaptasi dengan lingkungannya.5 

 Versi Manstream Science On Intellegence (MSI), mencoba memberikan 

defenisi yang merupakan kompilasi dari pendapat-pendapat ke-52 penandatangan 

naskah defenisi itu, yaitu bahwa intelegensi adalah suatu kemampuan mental yang 

sangat umum yang antara lain melibatkan kemampuan akal, merencana, memecahkan 

masalah, berpikir abstrak, memahami ide-ide yang kompleks, cepat belajar, dan 

belajar dari pengalaman.6 

 Definisi kecerdasan lain adalah definisi dari Piaget mengatakan, “intelligence 

is what you use when you don’t know what to do (kecerdasan adalah apa yang kita 

gunakan pada saat kita tidak tahu apa yang harus kita dilakukan)”.7 Piaget 

merumuskan tingkat-tingkat perkembangan kecerdasan manusia sebagai berikut: 

a.  Sensorimotor  

 Pada tahap ini perkembangan kecerdasan masih berbentuk koordinasi 

tindakan dan persepsi yang bersifat primer, dan sedikit perkembangan bahasa. 

b.  Pra operasional atau pra konseptul 

Pada tahap ini individu sudah mampu mengenal berbagai macam obyek 

Namun belum mampu mengklasifikasikan obyek-obyek itu berdasarkan konsep, atau 

melihat hubungan antara berbagai obyek. 

                                                             

 4 H. Abu Ahmadi, Psikologi Umum, h. 182. 

5 Monty P. Satiadarma dan Fidelis E. Waruwu, Mendidik Kecerdasan (Cet. I; Jakarta: Pustaka 

Populer Obor, 2003), h. 26.  

6 Sarlito W. Sarwono, Pengantar Psikologi Umum (Cet. VII; Jakarta: Rajawali Pers, 2016), h. 

154-155. 

7 Agus Efendi, Revolusi Kecerdasan Abad 21, h. 83.  
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c.  Operasi konkrit 

Pada tahap ini individu mulai dapat membuat klasifikasi berbagai obyek 

berdasarkan konsep tertentu, juga dapat melihat hubungan antara berbagai macam 

obyek. Namun demikian kemampuannya terbatas pada obyek yang nyata atau yang 

dapat dibayangkan dengan mudah. 

d.  Operasi formal 

Pada tingkatan operasi formal individu sudah mampu menggunakan simbol 

berfikir (tingkat berfikir yang lebih tinggi) dan melihat hubungan abstrak antara 

berbagai obyek.8 

 Di antara ciri-ciri perilaku yang secara tidak langsung telah disepakati sebagai 

tanda telah dimilikinya intelegensi yang tinggi, anatara lain adalah adanya 

kemampuan untuk memahami dan menyelesaikan problem mental dengan cepat, 

kemampuan mengingat, kreativitas yang tinggi, dan imajinasi yang berkembang. 

Sebaliknya perilaku yang lamban, tidak cepat mengerti, kurang mampu 

menyelesaikan problem mental yang sederhana, dan semacamnya, dianggap sebagai 

indikasi tidak dimilikinya intelegensi yang baik. 

 Andrew Crider mengatakan bahwa intelegensi itu bagaikan listrik, gampang 

untuk diukur tapi hampir mustahil untuk didefinisikan.9 Kecerdasan terdiri atas 

kemampuan untuk menyelesaikan masalah-masalah dan untuk menyesuaikan diri dan 

belajar dari pengalaman sehari-hari. Salah satu aspek kunci dari kecerdasan 

melibatkan variasi individual. Biasanya kecerdasan telah diukur oleh tes-tes yang 

                                                             

8 Ruswandi, Psikologi Pembelajaran (Cet. I; Bandung: CV. Cipta Pesona Sejahtera, 2013), h. 

163-164. 

9 Saifuddin Azwa, Pengantar Psikologi Intelegensi (Cet. VI; Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 

2008), h. 3.  
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bertujuan untuk membandingkan kinerja berbagai orang pada tugas-tugas kognitif. 

Binet mengembangkan tes kecerdasan pertama dan menciptakan konsep usia  

mental.10 

2. Pengertian Emosi 

 Secara etimologi (asal kata), emosi berasal dari kata prancis emotion, yang 

berasal lagi dari emouvoir, ‘excite’, yang berdasarkan kata latin emovere, yang terdiri 

dari kata-kata e-(variant atau ex-),artinya ‘keluar’ dan movere, artinya ‘bergerak’ 

(istilah “motivasi” juga berasal dari kata movere). Dengan demikian, secara etimologi 

emosi berarti “bergerak keluar”.11 

 Perasaan (emosi) ialah suatu keadaan kerohanian atau peristiwa kejiwaan 

yang kita alami dengan senang atau tidak senang dalam hubungan dengan peristiwa 

mengenal dan bersifat subyektif.12 Menurut Robert K. Cooper dan Ayman Sawaf 

dalam bukunya Agus Efendi yang berjudul “revolusi kecerdasan abad ke 21”, 

menjelaskan bahwa kata emotion  bisa didefinisikan dengan gerakan (movement), 

baik secara metaforis maupun literal; kata emotion adalah kata yang menunjukkan 

gerak perasaan. Dengan begitu, menurut mereka, kecerdasan emosionallah yang lebih 

memotivasi kita untuk mencari potensi kita sendiri; untuk mencapai tujuan unik kita; 

yang mengaktifkan nilai-nilai dan aspirasi-aspirasi kita yang paling dalam dari apa 

yang kita pikirkan (what we think about). Menurut mereka, sudah sekian lama emosi 

dipandang sebagai kedalaman (depth) dan kekuatan (power). Oleh karena itu pula, 

                                                             

10 Laura A. King, Psikologi Umum, h. 56. 

11 Sarlito W. Sarwono, Pengantar Psikologi Umum, h. 125. 

12H. Abu Ahmadi, Psikologi Umum, h. 101. 
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dalam Bahasa Latin, kedalam dan kekuatan itu disebut dengan motus anima yang 

artinya “the spirit that moves is”, jiwa yang menggerakkan kita.13 

 Semua emosi, pada dasarnya adalah dorongan untuk bertindak, rencana 

seketika untuk mengatasi masalah yang telah ditanamkan secara berangsur-angsur 

oleh evolusi.14 Dalam makna paling harfiah Oxford English Dictionary 

mendefinisikan emosi sebagai “setiap kegiatan atau pergolakan pikiran, perasaan, 

nafsu, setiap keadaan mental yang hebat atau meluap-luap”. Emosi merujuk pada 

suatu perasaan dan pikiran-pikiran khasnya, suatu keadaan biologis dan psikologis, 

dan serangkaian kecenderungan untuk bertindak. 

Para peneliti terus berdebat tentang emosi mana benar-benar yang dapat 

dianggap sebagai emosi primer biru, merah, dan kuningnya setiap campuran perasaan 

atau bahkan mempertanyakan apakah memang ada emosi primer semacam itu. 

Sejumlah teoretikus mengelompokkan emosi dalam golongan-golongan besar, 

meskipun tidak semua sepakat tentang golongan itu. Calon-calon utama dan beberapa 

anggota golongan tersebut adalah: 

a. Terganggu, rasa pahit, berang, tersinggung, bermusuhan dan barangkali yang 

paling hebat, tindak kekerasan dan kebencian patologis. 

b. Kesedihan: pedih, sedih, muram, suram, melankolis, mengasihani diri, kesepian, 

ditolak, putus asa, dan kalau menjadi patologis, depresi berat. 

c. Rasa takut: cemas, takut, gugup, khawatir, was-was, perasaan takut sekali, 

waspada, sedih, tidak tenang, ngeri, takut sekali, kecut; sebagai patologi, fobia dan 

panik. 

                                                             

13 Agus Efendi, Revolusi Kecerdasan Abad 21, h. 176-177.  

14 Daniel Goleman, Emotional Intelligence (Cet. XIII; Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 

2003), h. 7. 
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d. Kenikmatan: bahagia, gembira, riang, puas, senang, terhibur, bangga, kenikmatan 

indriawi, takjub, rasa terpesona, rasa puas, rasa terpenuhi, kegirangan luar biasa, 

senang sekali. 

e. Cinta: penerimaan, persahabatan, kepercayaan, kebaikan hati, rasa dekat, bakti, 

hormat, kasmaran, kasih. 

f.  Terkejut: terkejut, terkesiap, takjub, terpana. 

g.  Jengkel: hina, jijik, muak, mual, benci tidak suka, mau muntah. 

h.  Malu: rasa salah, malu hati, kesal hati, sesal, hina, aib, dan hati hancur lebur.15 

Sarlito W. Sarwono mendefinisikan emosi sebagai reaksi penilaian (positif 

atau negatif) yang kompleks dari sistem syaraf seseorang terhadap rangsangan dari 

luar atau dari dalam dirinya sendiri. Definisi tersebut menggambarkan bahwa emosi 

diawali dengan adanya suatu rangsangan, baik dari luar (benda, manusia, situasi 

cuaca), maupun dari dalam diri kita (tekanan darah, kadar gula, lapar ngantuk, segar, 

dll.), pada indra-indra kita.16 

Dari beberapa definisi diatas, maka penulis menyimpulkan Priwatasari dalam 
bukunya Ahmad Afiif yang berjudul Psikologi Guru menjelaskan bahwa 
emosi sebagai keadaan yang banyak memberi dampak kepada tingkah laku 
serta merupakan respon terhadap ransangan dari luar dan dari dalam diri 
individu. Senada dengan itu, Albin mendefinisikan emosi sebagai emosi yang 
dialami seperti sukacita, sedih, marah, dan cinta. Cooper dan Sawaf 
mengemukakan emosi sebagai bagian daripada perasaan hati, naluri yang 
tersembunyi dan sensasi emosi.17 

Bahwa emosi merupakan perasaan, efek yang dapat terjadi pada pribadi 

individu ketika berada dalam kondisi, situasi, kondisi tertentu ditandai dengan adanya 

                                                             

15Daniel Goleman, Emotional Intelligence, h. 411-412.  

16Sarlito W. Sarwono,  Pengantar Psikologi Umum, h. 124. 

17 Ahmad  Afiif, Psikologi Guru (Cet. I; Makassar: Alauddin University Press, 2014), h. 47-

48 
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perilaku yang merefleksikan kondisi senang dan sedih atau tidaknya yang dapat 

dirasakan oleh individu tersebut terhadap keadaan yang dialaminya. 

3. Pengertian kecerdasan emosional 

Dari uraian sebelumya dapat disimpulkan bahwa emosi merupakan perasaan 

seseorang yang mendalam sebagai akibat pengalaman subjektif. Emosi dapat 

mempengaruhi tingkah laku seseorang. Emosi yang bergejolak memberi maklum 

balas kepada kondisi fisik dan psikologi seseorang. Dalam keadaan seperti itu, 

seseorang dituntut untuk mengawal emosinya. Dalam kajian psikologi, kemampuan 

ini disebut kecerdasan emosi. 

Istilah kecerdasan emosi diperkenalkan oleh Peter Salovely dari Harvard 

University dan Johan Mayer dari University Of New Humumpshire. Kecerdasan 

emosi selanjutnya dimasyurkan oleh Goleman dalam buku yang bertajuk Emotional 

Intelligence. Mayer dan Salovey mendefinisikan kecerdasan emosi sebagai 

kemampuan merasakan, mengungkapkan, membangkitkan, memahami dan 

intelektual.  

Menurut Goleman,  kecerdasan emosi adalah kemampuan untuk mengatur 

kehidupan emosi dengan cerdas, menjaga keselarasa dan mengungkapkan emosi 

melalui kesadaran sendiri, motivasi sendiri, empati dan kemampuan sosial. Cooper 

dan Sawaf menyebutkan definisi kecerdasan emosi sebagai kemampuan mengindera, 

memahami dan  menerapkan secara efektif kekuatan dan kepekaan emosi sebagai 

sumber kekuatan, informasi dan pengaruh. 

Dalam bukunya Agus Efendi yang berjudul Revolusi Kecerdasan Abad 21 

Daniel Goleman, dalam karyanya, Working With Emotional Intelligence, 

mendefinisikan kecerdasan emosional dengan “Kemampuan mengenali perasaan diri 
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kita sendiri dan perasaan orang lain, kemampuan memotivasi diri sendiri, dan 

kemampuan mengelola emosi dengan baik pada diri sendiri dan dalam hubungannya 

dengan orang lain.” Sedangkan dalam emotional intelligence secara tidak langsung 

Goleman juga menunjukkan definisi kecerdasan emosional. Ia menuliskan sebagai 

berikut. “kecerdasan emosional” kemampuan seperti kemampuan untuk memotivasi 

diri sendiri dan bertahan menghadapi frustasi; mengendalikan dorongan hati dan tidak 

melebih-lebihkan kesenangan; mengatur suasana hati, berempati dan berdo’a.” 

Kata Goleman dalam bukunya Agus efendi yang berjudul Revolusi 

Kecerdasan Abad 21 “orang-orang yang terampil dalam kecerdsan sosioal dapat 

menjalin dengan hubungan orang lain dengan cukup lancar, peka membaca reaksi dan 

perasaan mereka, mampu memimpin dan mengorganisir, dan pintar menangani 

perselisihan yang muncul dalam setiap kegiatan manusia. Mereka adalah pemimpin-

pemimpin alamiah, orang yang mampu menyuarakan perasaan kolektif serta 

merumuskannya dengan jelas sebagai panduan bagi kelompok untuk meraih sasaran. 

Mereka adalah jenis orang yang disukai oleh orang yang disekitarnya karena secara 

emosional mereka menyenangkan, mereka membuat orang lain merasa tentram, dan 

menimbulkan komentar, ‘Menyenangkan sekali bergaul dengannya’. 

Cooper dan Sawaf dalam bukunya, executive EQ, juga mendefinisikan 

kecerdasan emosional sebagai berikut: “Emotional intelligence is the ability to sense, 

understand, and effectively apply the power and acumen of  emotions as a source of 

human energy, information, connection, and influence.” (Kecerdasan emosional 

adalah kemampuan merasakan, memahami, dan secara efektif mengaplikasikan 
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kekuatan serta kecerdasan emosi sebagai sebuah sumber energi manusia, informasi, 

hubungan, dan pengaruh).”18 

Inteligensi emosi adalah kemampuan seseorang untuk mengendalikan emosi 

dirinya sendiri dan orang lain, membedakan emosi dengan lainnya, dan menggunakan 

informasi tersebut untuk menuntun proses berfikir serta perilaku seseorang.19 

Kecerdasan emosi akan membentuk kompetensi emosi dalam diri anak-anak dan 

remaja akan membentuk kompetensi sosial. Anak dan remaja yang kurang 

mempunyai kompetensi sosial akan memperlihatkan respon emosi negatif. Seperti 

kurang bahagia dan kurang senang dalam bermain. Kecerdasan emosi menunjukkan 

bahwa subjek yang mempunyai skor kecerdasan emosi yang tinggi, secara signifikan 

juga mempunyai skor control diri, skor empati, skor kemampuan sosial, skor 

hubungan interpersonal yang tinggi dan menampakkan tingkah laku kerja sesuai serta 

kepuasan hati dalam pernikahan. Orang yang mempunyai kecerdasan emosi yang 

tinggi mampu menyesuaikan diri dengan baik dan mempunyai kemampuan sosial.20 

Keterampilan emosional itu mencakup kesadaran diri; mengidentifikasi, 

mengungkapkan dan mengelola perasaan; mengendalikan dorongan hati dan 

menunda pemuasan; serta menangani sters dan kecemasan. Sebuah kemampuan 

penting untuk mengendalikan dorongan hati adalah mengetahui perbedaan  antara 

perasaan  dengan tindakan, dan belajar membuat keputusan emosional yang lebih 

baik dengan terlebih dahulu mengendalikan dorongan untuk bertindak, kemudian 

mengidentifikasikan tindakan alternatif serta konsekuensinya sebelum bertindak. 

                                                             

18 Agus Efendi, Revolusi Kecerdasan Abad 21, h. 171-172.  

19 Monty P. Satiadarma dan Fidelis E. Waruwu, Mendidik Kecerdasan, h. 27.  

20 Ahmad Afiif, Psikologi Guru, h. 48.  
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Banyak keterampilan yang merupakan keterampilan antarpribadi: membaca syarat 

emosional dan sosial, mendengarkan, mampu menahan pengaruh buruk, menerima 

sudut pandang orang lain, dan memahami tingkah laku mana yang dapat diterima 

dalam situasi tertentu.21  

Kecerdasan emosional adalah kemampuan untuk mengenali, mengolah, dan 

mengontrol emosi anak mampu merespons secara positif setiap kondisi yang 

merangsang munculnya emosi-emosi ini.22 Berdasarkan dari beberapa definisi di atas, 

dapat disimpulkan bahwa kecerdasan emosional adalah kemampuan individu dalam 

mengurus, memahami, mengatur, mengenali, meningkatkan dan mengelola motivasi 

yang terdapat dalam diri individu dan membina  hubungannya dengan orang lain 

yang mencerminkan kepedulian seseorang terhadap etika dan moral, kejujuran, 

perasaan, bertanggung jawab (amanah) kesopanan dan toleransi. 

4. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kecerdasan Emosi 

Kecerdasan emosi dipengaruhi oleh dua faktor yaitu: 

a. Faktor internal 

Faktor internal meliputi potensi yang dimiliki seseorang khususnya yang 

berkaitan dengan faktor gen. 

b. Faktor eksternal 

Faktor eksternal merupakan ransangan yang diterima individu dan lingkungan 

yang turut mempengaruhi perkembangannya, seperti pendidikan gaya orang tua dan 

lingkungan sosial.23 Berdasarkan paragraf di atas, maka dapat disimpulkan bahwa 

                                                             
21 Daniel Goleman,  Emotional Intelligence, h. 369. 
22 Ulfiana Rahman, Mardiah, Azmidar, Hubungan Antara Pola Asuh Permisif Orang Tua Dan 

Kecerdasan Emosional Siswa Dengan Hasil Belajar Matematika Siswa (Vol. 2; Makassar: Auladuna, 

2015), h. 122. 

23 Ahmad Afiif, Psikologi Guru, h. 59.  
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yang menjadi faktor yang mempengaruhi kecerdasan emosional yaitu faktor internal 

dan faktor eksternal. Faktor internal maksudnya bawaan yang terdapat didalam 

dirinya baik itu dari lahir maupun dari keturunannya. Faktor eksternal maksudnya 

disini yaitu pengaruh dari lingkungan pergaulannya maupun gaya pendidikannya 

orang tua yang kurang mengawasi pergaulan sosial anaknya, sehingga membuat anak 

menjadi tidak bisa mengontrol emosionalnya. 

5. Aspek-Aspek Kecerdasan Emosional 

Salovey menempatkan kecerdasan pribadi Gardner dalam definisi dasar 

tentang kecerdasan emosional yang dicetuskannya, seraya memperluas kemampuan 

ini  menjadi lima wilayah utama yaitu sebagai berikut: 

a. Mengenali Emosi Diri 

Kesadaran diri mengenali perasaan sewaktu perasaan itu terjadi merupakan 

dasar kecerdasan emosional. Kemampuan untuk memantau perasaan dari waktu ke 

waktu merupakan hal yang penting bagi wawasan psikologi dan pemahaman diri. 

Ketidak mampuan untuk mencermati perasaan kita yang sesungguhnya membuat kita 

berada dalam kekuasaan perasaan. 

b. Mengelola Emosi 

Menangani perasaan agar perasaan dapat terungkap dengan pas adalah 

kecakapan yang bergantung pada kesadaran diri. Orang-orang yang buruk 

kemampuannya  dalam keterampilan ini akan teru-menerus bertarung melawan 

perasaan murung, sementara mereka yang pintar dapat bangkit kembali dengan jauh 

lebih cepat dari kemerosotan dan kejatuhan dalam kehidupan. 
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c. Motivasi Diri Sendiri 

Menata emosi sebagai alat untuk mencapai tujuan adalah hal yang sangat 

penting dalam kaitan untuk memberi perhatian, untuk memotivasi diri sendiri dan 

menguasai diri sendiri, dan untuk berkreasi. Kendali diri emosional menahan diri 

terhadap kepuasan dan mengendalikan dorongan hati adalah landasan keberhasilan 

dalam berbagai bidang. Dan, mampu menyesuaikan diri dalam “flow” 

memungkinkan terwujudnya kinerja yang tinggi dalam bidang. Orang-orang yang 

memiliki keterampilan ini cenderung jauh lebih produktif dan efektif dalam hal 

apapun yang mereka kerjakan. 

d. Mengenali Emosi Orang Lain 

Empati, kemampuan yang juga bergantung pada kesadaran diri emosional, 

merupakan “keterampilan bergaul” dasar. Orang yang empatik lebih mampu 

menangkap sinyal-sinyal sosial yang tersembunyi yang mengisyaratkan apa-apa yang 

dibutuhkan atau dikehendaki orang lain. Orang-orang seperti ini cocok untuk 

pekerjaan-pekerjaan keperawatan,  mengajar, penjualan, dan manajemen. 

e. Membina Hubungan 

Seni membina hubungan, sebagian besar merupakan keterampilan mengelola 

emosi orang lain. Ini merupakan keterampilan yang menunjang popularitas, 

kepemimpinan, dan keberhasilan antar pribadi. Orang-orang yang hebat dalam 

keterampilan ini akan sukses dalam bidang apapun yang mengandalkan pergaulan 

yang mulus dengan orang lain; mereka adalah bintang-bintang pergaulan.24 

                                                             

24 Daniel Goleman, Emotional Intelligence, h. 57-59. 
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Kelima aspek ini dijabarkan oleh Nugraha dan Rachmawati dalam pemetaan 

yang sistematis berdasarkan aspek/unsur dan ciri-ciri kecerdasan emosi, yang 

ditunjukkan dalam tabel berikut: 

 

 Tabel 2.1  

Aspek emosi dan karakteristik pelakunya 

Aspek Karakteristik Perilaku 

Kesadaran diri 

a.  Mengenal dan merasakan emosi diri sendiri 

b.  Memahami penyebab perasaan yang timbul 

c.  Mengenal pengaruh perasaan terhadap tindakan 
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Mengelola Emosi 

Bersikap toleran terhadap frustasi dan mampu mengelola 

amarah secara baik 

a.  Lebih mampu mengungkapkan amarah dengan tepat 

b.  Dapat mengendalikan perilaku agresif yang merusak diri 

sendiri dan orang lain 

c.  Memiliki perasaan yang kuat tentang diri sendiri, sekolah 

dan keluarga. 

d.  Memiliki kemampuan untuk mengatasi ketegangan jiwa 

(stres). 

e.  Dapat mengurangi perasaan kesepian dan cemas dalam 

pergaulan. 

Memanfaatkan 

emosi secara 

produktif 

a.  Memiliki rasa tanggung jawab. 

b.  Mampu memusatkan perhatian pada tugas yang     

dikerjakan. 

c.  Mampu mengendalikan diri dan tidak bersifat implusif. 

Empati    

a.  Mampu menerima sudut pandang orang lain. 

b.  Memiliki kepekaan terhadap perasaan orang lain. 

c.  Mampu mendengarkan orang lain. 
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Membina 

Hubungan 

a.  Memiliki pemahaman dan kemampuan untuk menganalisa 

hubungan dengan orang lain. 

b.  Dapat menyelesaikan konflik dengan orang lain. 

c.  Memiliki kemampuan berkomunikasi dengan orang lain. 

d.  Memiliki sikap bersahabat atau mudah bergaul dengan 

teman sebaya. 

e  .Memiliki sikap tenggang rasa dan perhatian terhadap orang 

lain. 

f.  Memperhatikan kepentingan sosial (senang menolong 

orang lain) dan dapat hidup selaras dengan kelompok. 

g.  Bersikap senang berbagi rasa dan kerja sama. 

h.  Bersikap demokratis dalam bergaul dengan orang lain.25 

 Berdasarkan tabel di atas, dapat disimpulkan bahwa kecerdasan emosional 

adalah keterampilan yang dibagi menjadi 5 aspek yaitu mengenali emosi diri, 

mengelola emosi,  memotivasi diri sendiri untuk menghasilkan sebuah karya dan 

mengasa kemampuan yang terdapat pada dirinya, mampu mengenali emosi ataupun 

perasaan orang lain dan  mampu membina hubungan yang baik dengan orang lain 

yang bearada disekitarnya. 

 

                                                             

25 Sri Sumyati Ahmad Putri, Pengaruh Kecerdasan Emotional Quotient (EQ) Terhadap Hasil 

Belajar Matematika Peserta Didik Kelas V SD Inpres Bontomanai Kota Makassar, 2017, h. 19-20. 
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B. Pengertian Pendidik 

Pendidik  adalah orang yang selalu dipandang, dicontoh oleh anak didiknya 

ataupun oleh masyarakat sekelilingnya. Kita tidak dapat mendidik anak-anak berbuat 

susila jika kita sendiri tidak atau belum sanggup menjelmakan unsur-unsur kesusilaan 

itu. ingatlah kata-kata yang pernah kita kemukakan: pendidik tidak dapat memberikan 

sesuatu kepada anak didiknya, kecuali apa yang ada pada dirinya.26 

Modal utama yang harus dimiliki oleh seorang yang ingin menjadi guru 

adalah adanya rasa terpanggil untuk menjadi guru. Lebih lanjut dikemukakan bahwa 

terdapat  tiga tanggungjawab guru yaitu: tanggung jawab atas kepribadian pelajarnya, 

tanggungjawab atas perkembangan sosialnya dan tanggungjawab atas pencapaian 

akademiknya. Untuk melaksanakan tanggungjawab ini, guru mesti mampu 

melakukan berbagai peranan professional. 

Menurut undang-undang RI Nomor 14 tahun 2005, guru adalah pendidik 

profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarah, 

melatih, menilai, dan menilai pelajar pada pendidikan anak usia awal (bayi di bawah 

usia lima tahun atau balita) jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan 

menengah. Lebih lanjut dalam undang-undang tersebut dinyatakan bahwa guru 

mempunyai kedudukan sebagai tenaga profesional pada peringkat pendidikan dasar, 

pendidikan menengah dan pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan formal 

yang diangkat sesuai peraturan undang-undang. Kedudukan guru sebagai tenaga 

                                                             

26 Ngalim Purwanto, Ilmu Pendidikan Teoritis dan Praktis (cet. II; Bandung: Remaja 

Rosdakarya, 1995), h. 29. 
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profesional berfungsi untuk meningkatkan martabat dan peranan guru sebagai agen 

pembelajaran yang berfungsi untuk meningkatkan mutu pendidikan nasional. 27 

Sepanjang sejarah perkembangannya, rumusan profil tenaga pengajar (guru) 

ternyata bervariasi, tergantung kepada cara mempersepsikan dan memandang apa 

yang menjadi peran dan tugas pokoknya yaitu: 

1. Guru sebagai pengajar 

Ia harus menampilkan pribadinya sebagai cendikiawan (scholar) dan sekaligus 

juga sebagai pengajar (teacher) dengan demikian yang bersangkutan itu harus 

menguasai: 

a. Bidang disiplin ilmu (scientific discipline) yang akan diajarkannya, baik aspek 

subtansinya maupun metodologi penelitian dan perkembangannya. 

b. Cara mengajarkannya kepada orang lain atau bagaimana cara mempelajarinya. 

2. Guru sebagai pengajar dan juga sebagai pendidik 

Ia harus mempunyai  pribadinya sebagai ilmuwan dan sekaligus sebagai 

pendidik, sebagai berikut: 

a. Menguasai bidang disiplin ilmu yang diajarkan. 

b. Menguasai cara mengajarkan dan mengadministrasikannya. 

c. Memiliki wawasan dan pemahaman tentang seluk beluk kependidikan, dengan 

mempelajari: filsafat pendidikan, sejarah pendidikan, sosiologi pendidikan, dan 

psikologi pendidikan. 

3. Guru sebagai pengajar, pendidik, dan juga agen pembaharuan dan pembangunan 

masyarakat 

                                                             

27 Ulfiani Rahman, Memahami Psikologi Dalam Pendidikan (Cet. I; Makassar: Alauddin 

University Press, 2014), h. 162.  
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4. Guru yang berkewenangan berganda sebagai pendidik professional dengan 

bidang keahlian lain selain kependidikan.28 

Pendidik adalah tauladan yang dapat dicontoh oleh peserta didik, baik dari 

segi pakaian, akhlak, akademik dan sebagainya. Seorang pendidik harus memberikan 

yang terbaik terhadap peserta didik. Pendidik merupakan sebagai ibu pengganti 

selama peserta didik berada di lingkunag sekolah. Pendidik juga sebagai penansfer 

ilmu kepada peserta didik jadi semua ilmu atau pengetahuan yang pendidik meliki 

wajib menyalurkannya dan memberikan kepada peserta didiknya. 

Peserta didik merupakan sumber daya utama dan terpenting dalam proses 

pendidikan formal. Sebutan “ peserta didik” ini dilegitimasi dalam produk hukum 

kependidikan di Indonesia. Agaknya, sebutan “peserta didik” menggantikan sebutan 

“siswa” atau “murid” atau “pelajar”  atau “student”. 

Di dalam UU No. 20 Tahun 2003 tentang sistem pendidikan Nasional 
(sisdiknas) peserta didik didefenisikan sebagai setiap manusia yang berusaha 
mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran pada jalur 
pendidikan baik pendidikan formal maupun pendidikan nonformal pada jenjang 
pendidikan dan jenis pendidikan tertentu. Peserta didik juga dapat didefenisikan 
sebagai orang yang belum dewasa dan memiliki sejumlah potensi daasar yang 
masih perlu dikembangkan. Potensi dasar yang dimaksud umumnya terdiri dari 
tiga kategori, yaitu kognitif, afektif dan psikomotor.29 

Pendidik harus berusaha menemukan dan mengembangkan berbagai kecerdasan 

yang dimiliki oleh peserta didik. Pendidik perlu menciptkan kematangan emosi-emosi 

peserta didik agar dapat berhasil dalam mengahadapi segala macam tantangan hidup 

dan kehidupan, termasuk tangtangan unruk berhasil secara akademik atau kognitif. 

Kematangan emosi sosial pun dapat mempengaruhi kesehatan fisik siswa, seperti 

                                                             

28 Udin Syaefudin Saud, Pengembangan Profesi Guru  (Cet. IV; Bandung: Alfabeta, 2011), h. 

36-39. 

29 Sudarwan  Danim, Pengembangan  Peserta Didik (Cet. I; Bandung: Alfabeta, 2010), h. 2. 
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mengendalikan stress. Jika stres tidak bisa dikendalikan akan menimbulkan berbagai 

penyakit, baik fisik maupun psikis sehingga kecerdasan sulit berkembang. 

Usaha untuk menanamkan kecerdasan emosional pada peserta didik yaitu; 

a) Melalui pemberian tugas 

Memberikan raung kepada siswa untuk melakukan kegiatannya sendiri akan 

melatih mereka memecahkan masalahnya sendiri. Guru tidak perlu khawatir murid 

akan melakukan kesalahan karena dalam setiap kegiatan belajar mengajar, anak 

dijelaskan manfaat mengapa anak perlu mempelajari hal tersebut sehingga dia sendiri 

memiliki motivasi untuk memperdalam materi. 

b) Melalui pengasuhan  

Pendidikan perlu menciptkaan suasana kelas penuh dengan kegembiraan 

dimana setiap peserta didik saling menghargai. Beragam karakter yang ada di dalam 

kelas memungkinkan muncul konflik atau pertengkaran. Namun itu adalah 

kesempatan bagi perkembangan kecerdasan spiritual peserta didik karena guru dapat 

mengarahkan peserta didiknya memahai akan permasalahan.  

c) Melalui pengetahuan 

Pendidkan perlu mengembangkan pelajaran dan kurikulum sekolah yang 

mampu mengembangkan realisasi siri peserta didik seperti kurikulum yang dapat 

melatih kepekaan siswa terhadap berbagai masalah aktual. Peserta didik dijak 

berefleksi tentang makna, bagaimana dia dapat ikut serta memecahkan maslah 

tersebut. Peristiwa seperti bencana alam, banjir dan tanah longsor dapat dijadikan 

bahan belajar melatih kepekaan terhadap nila dan makna kemanusisaan sehigga 

mereka dapat diajak berefleksi, menyadari dan ikut merasakan bagaimana berada 

seperti orang lain. 
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d) Melalui perubahan pribadi 

Dalam setiap kegiatan belajar mengajar seharusnya guru merangsang 

kreatifitas peserta didiknya. Anak-anak itu sebenarnya memiliki imajinasi dan daya 

cipta yang sangat tinggi. Mereka dapat menciptakan peraturan kelas dan peraturan 

sekolahnya sendiri dengan baik dan ideal. Guru tinggal menciptakan kondisi dimana 

daya kreatifitas yang sudah ada dalam diri mereka itu dapat diekspresikan dengan 

penuh makna 

e) Melalui persaudaraan 

Hukuman fisik dan olok-olok perkelahian dan saling mengejek antar peserta 

didik perlu dihindari karena dapat menghambat kecerdasan spiritual. Sebaliknya guru 

perlu mendorong setiap peserta didik untuk saling menghargai dan saling memahami 

pendapat dan perasaan masing-masing. Bila terjadi konflik, peserta didik perlu diajak 

berdialog untuk mencari cara pemecahan konflik yang dapat diterima semua pihak. 

Setiap konflik merupakan kesempatan untuk mengembangkan kemampuan 

mengelolah konfilnya sendiri. 

f) Melalui kepemimpinan yang penuh pengabdian  

Guru menjadi model pemimpin yang diamati oleh peserta didiknya. 

Pengalaman peserta didik bagaimana dilayani dan dipahami sungguh-sungguh oleh 

gurunya adalah pengalaman secara tidak langsung mengajarkan kepada pesrta didik 

bagaimana layaknya perilaku seorang pemimpin. Pemimpin yang efektif itu adalah 

yang mengerti dan memahami dan melayani keperntingan bawahannya. 

Proses belajar yang mencerdasakan intelektual, emosional sosial dan yang 

paling penting adalah kecerdasan spiritual yang sifatnya terbuka yang memberikan 

kesempatan untuk memperoleh pembelajaran kepada siapa saja, usia berapa saja, dan 
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dari sumber apa saja. Proses mengajar pun merupakan tugas dan tanggungjawab 

bersama bukan hanya guru di sekolah, melainkan juga tugas dan tanggungjawab guru 

di rumah yaitu orang tua. Pembelajaran tidak hanya didapatkan di sekolah, karena 

sekolah hanya salah satu faktor keberhasilan siswa dalam mengenyam pembelajaran. 

Faktor lainnya adalah pembelajaran keluarga di rumah karena pembelajaran bermula 

dari dari keluarga yang dianggap sama pentingnya dengan sekolah. Siswa dalam 

proses tumbuh kembangnya dipengaruhi oleh lingkungan keluarga dalam 

pembelajaran, sosialisasi dan penanaman nilai kepada siswa sangat besar. Keluarga 

kuat adalah keluarga yang dapat menciptakan generasi-generasi penerus yang 

berkualitas dan berkertakter kuat, sehingga menjadi pelaku-pelaku kehidupan di 

masyarakat. Faktor penting dalam kehidupan keluarga adalah orang tua. Orang tua 

sebenarnya biasa lebih mengarahkan perkembangan dan pertumbuhan siswa sesuai 

bakat dan minat karena mengetahui secara langsung sejauh mana anaknya belajar. 30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             

30   Ruswandi, Psikologi Pembelajaran, h. 169-171 
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C. Kerangka Konseptual 
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BAB III 

METEDOLOGI PENELITIAN 

A. Jenis dan lokasi penelitian 

1. Jenis penelitian 

Menurut tempatnya jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan. Penelitian 

ini bebentuk kualitatif bersifat deskriptif. penelitian deskriptif merupakan penelitian 

yang dimaksudkan untuk menumpulkan informasi mengenai status suatu gejala yang 

ada, yaitu  keadaan gejala menurut apa adanya pada saat penelitian dilakukan. 

Penelitian deskriptif tidak diperlukan administrasi dan pengontrolan terhadap 

perlakuan. Penelitian deskriptif tidak dimaksudkan untuk menguji hipotesis tertentu, 

tetapi hanya menggambarkan “apa adanya” tentang suatu variabel, gejala atau 

keadaan.1  

Penelitian kualitatif adalah suatu pendekatan penelitian yang mengungkap 

situasi sosial tertentu dengan mendeskripsikan kenyataan secara benar, dibentuk oleh 

kata-kata berdasarkan tekhnik pengumpulan dan analisis data yang relevan yang 

diperoleh dari situasi yang alamiah. 

Penelitian ini diawali dengan mengkaji teori–teori dan pengetahuan yang 

sudah ada sehingga muncul sebab permasalahan. Permasalahan tersebut diuji untuk 

mengetahui penerimaan atau penolakan berdasarkan fakta dan situasi terjadi di 

lapangan. adapun data yang didapatkan dari lapangan dalam bentuk usaha 

menanamkan kecerdasan emosional dan usaha guru dalam bentuk mendeskripsikan 

hal yang terpenting dari suatu kejadian/fenomena/gejala sosial yang sifatnya 

kualitatif. 

                                                             

1 Suharsimin Arikunto, Manajemen Penelitian  (Cet. II; Jakarta: Rineka Cipta, 2010), h.234. 
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2. Lokasi penelitian 

Peneliti mengambil lokasi penelitian di sekolah MI al-Amanah Kec. Binamu 

Kab. Jeneponto. Dengan jumlah peserta didik 165 orang, jumlah guru 15 orang, 7 

diantaranya telah menyandang sertifikasi. 

B. Pendekatan Penelitian 

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini peneliti menggunakan 

fenomenologik, sosiologis dan psikologis.  

1. Fenomenologik adalah gejala dalam situasi alaminya yang kompleks, yang 

hanya mungkin menjadi bagian dari kesadaran manusia secara komprehensif dan 

ketika telah diredukasi kedalam suatu parameter akan terdefinisikan sebagai fakta.2 

Pendekatan fenomenologik dapat disimpulkan sebagai situasi yang dialami  yang 

hanya mungkin berada dalam kesadaran manusia secara luas atau bisa dikatakan 

sebagai fakta yang terjadi pada lingkungan atau lapangan.  

2. Psikologi adalah disiplin akademik dan diterapkan dalam rangka studi tentang 

pikiran, otak, dan perilaku manusia.3 Pendekatan psikologi sangat perlu karena  

pendekatan psikologis membuat pendidik agar dapat memahami pikiran dan perilaku 

peserta didik sekaligus mengetahui emosi-emosi peserta didik. Karena pendekatan 

psikolgi terkait tentang pikiran, otak, perasaan, dan tingkah laku.   

3. Sosiologis sangat erat dengan manusia yang berhubungan dengan pikiran, 

perasaan, dan perubahan dari hasil dari faktor bawaan dan yang dipelajari dari 

lingkungan atau sebagai reaksi terhadap lingkungan itu yang dinamakan penyesuaian 

                                                             

2 Burhan Bungin, Metodologi Penelitian Kualitatif Aktualisasi Metodologis Kearah Ragam 

Varian Kontemporer, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2010), h. 20.  

3 Sudarwan denim dan khairil, Psikologi Pendidikan, (cet. II; Bandung: Alfabeta, 2011), h. 2. 
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diri.4 Pendekatan sosiologis dapat disimpulkan bahwa manusia itu adalah makhluk 

sosioal saling membutuhkan satu dengan yang lainnya. Pendekatan sosiologi ini 

bagaimana manusia dapat berfikir dan dapat mengubah bertingkah laku dari faktor 

bawaan yang dipelajari di lingkungan yang berada disekitarnya dan membuat 

menyesuaikan diri dengan lingkungan. 

C. Sumber Data  

Menurut Lofland dalam Lexy J. Moleong, sumber data utama dalam 

penelitian kualitatif adalag data-data dan tindakan, selebihnya adalah data tambahan 

seperti dokumen dan lain-lain. Berkaitan dengan hal itu, pada bagian ini jenis datanya 

dibagi ke dalam kata-kata dan tindakan, sumber data tertulis, foto dan statistik.5 

Dalam penelitian kualitatif tidak menggunakan istilah populasi, tetapi oleh 

Spredey dinamakan “social situation” atau situasi sosial yang terdiri atas tiga elemen 

yaitu: tempat (place), pelaku (actors), aktivitas (activity) yang berinteraksi secara 

sinergis.6 

Penelitian ini sumber datanya yaitu pendidik MI al-Amanah Jeneponto yang 

akan memberikan data yang valid terhadap objek penelitian yang dianggap sebagai 

informan kunci (human instrument) dalam penelitian yang dijadikan sebagai sumber 

data. Adapun penelitian ini menggunakan dua data, yaitu: 

1. Sumber data primer dalam penelitian lapangan, data primer merupakan data 

utama yang diambil langsung dari informan yang dalam hal ini adalah pendidik, 

kepala sekolah dan peserta didik. 

                                                             

4 Sofyan S. Willis, Psikologi Pendidikan, (cet. I; Bandung: Alfabeta, 2012), h. 4.  
5 Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif (Cet. XIII; Bandung: PT. Remaja 

Rosdakarya, 2000), h. 112. 
6 Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D, h. 

297. 
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2. Sumber data sekunder, adalah data yang bersifat pendukung yang bersumber 

dari dokumen-dokumen serta hasil pengamatan yang ditemukan peneliti secara tidak 

langsung. 

D. Metode Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling utama dalam 

penelitian, karena tujuan dari penelitian adalah mendapatkan data. Tanpa mengetahui 

teknik pengumpulan data, maka penelitian tidak akan mendapatkan data yang 

memenuhi standar data yang diterapkan.7 

Teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah sebagai berikut: 

1. Observasi  

Observasi adalah suatu cara pengumpulan data dengan mengadakan 

pengamatan langsung terhadap suatu objek dalam suatu periode tertentu dan 

mengadakan pencatatan secara sistematis tentang hal-hal tertentu yang diamati.8  

Obsevasi adalah pengamatan  terhadap suatu objek  yang diteliti baik secara 

langsung maupun tidak langsung untuk memperoleh data yang harus dikumpulkan 

dalam penelitian. Secara langsung adalah terjun kelapangan terlibat seluruh 

pancaindra. Secara tidak langsung adalah pengamatan yang dibantu melalui media 

visual/audiovisual, misalnya teleskop, hendycam, dll. Namun yang terakhir ini dalam 

penelitian kualitatif berfungsi sebagai alat bantu karena yang sesungguhnya obsevasi 

adalah pengamatan langsung pada “natural setting” buka setting yang sudah 

direkayasa. Dengan demikian pengertian observasi penelitian kualitatif adalah 

pengamatan langsung terhadap objek untuk mengetahui keberadaan objek, situasi, 

                                                             

7 Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D (Cet. 

XXII; Bandung: Alfabeta,2015), h. 308. 

8 Wayan  Nurkancana, Pemahaman Individu  (Cet. I; Surabaya: Usaha Nasional, 1993), h. 35. 
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konteks dan maknanya dalam upaya pengumpulan data penelitian.9 Dalam teknik 

observasi di atas, peneliti terjun langsung melihat kejadian yang terjadi di lapangan. 

Untuk mendapatkan informasi yang benar agar peneliti tidak merekayasa suatu 

kejadian yang terdapat di lapangan tersebut. Teknik observasi ini juga membantu 

peneliti untuk mendapatkan banyak informasi mengenai obyek yang diteliti agar teori 

yang peneliti kemukakan lebih kuat. 

2. Wawancara 

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data yang sering digunakan 

dalam penelitian kualitatif. Melaksanakan teknik wawancara berarti melakukan  

interaksi komunikasi atau percakapan antara pewawancara (interviewer) dan 

terwawancara (interviewee) dengan maksud menghimpun informasi dari interview. 

Interviewee pada penelitian kualitatif adalah informasi yang dari padanya 

pengetahuan dan pemahaman diperoleh.10 

Wawancara adalah suatu teknik pengumpulan data untuk mendapatkan 

informasi yang digali dari sumber data langsung melalui percakapan atau tanya 

jawab. Wawancara dalam penelitian kualitatif sifatnya mendalam karena ingin 

mengeksplorasi informasi secara holistic dan jelas dari informasi. 

Wawancara adalah bentuk komunikasi antara dua orang, melibatkan 

seseorang yang ingin memperoleh informasi dari seorang lainnya dengan mengajukan 

pertanyaan-pertanyaan, berdasarkan tujuan tertentu.11 Teknik wawancara ini 

membuat peneliti untuk berinteraksi langsung dengan obyek yang akan diteliti untuk 

                                                             

9   Djam’an Satori, dan Aan Komariah,  Metodologi Penelitian Kualitatif , h. 105.  

10   Djam’an Satori, dan Aan Komariah, Metodologi Penelitian Kualitatif, h. 129-130. 

11 Deddy Mulyana, Metodologi Penelitian Kualitatif  (Cet. III; Bandung: Remaja Rosdakarya, 

2004), h. 180.  
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mendapatkan  informasi yang digali dari sumber data langsung melalui  tanya jawab 

atau percakapan langsung. 

 Esterberg mengemukakan tiga macam wawancara yaitu: 

a. Wawancara Terstruktur (Structured Interview) 

 Wawancara terstruktur digunakan sebagai teknik pengumpulan data, bila 

peneliti atau pengumpul data telah mengetahui dengan pasti tentang informasi yang 

akan diperoleh. Oleh karena itu, dalam melakukan wawancara, pengumpulan data 

telah menyiapkan instrument penelitian berupa pertanyaan-pertanyaan tertulis yang 

alternative jawabannyapun telah disediakan. 

b. Wawancara Semiterstruktur (Semistructured Interview) 

 Jenis wawancara ini sudah termasuk kategori indepth interview, dimana 

pelaksanaannya lebih bebas dibandingkan wawancara terstruktur. Tujuan dari 

wawancara jenis ini adalah untuk menemukan permasalahan secara lebih terbuka, 

dimana pihak yang diajak wawancara diminta pendapat dan ide-idenya. 

c. Wawancara Tak Berstruktur (Unstructured Interview) 

 Wawancara tidak terstruktur adalah wawancara yang bebas dimana peneliti 

tidak menggunakan pedoman wawancara yang telah tersusun secara sistematis dan 

lengkap untuk pengumpulan datanya. Pedoman wawancara yang digunakan hanya 

berupa garis-garis permasalahan yang akan ditanyakan.12 

3. Studi Dokumentasi 

Studi dokumen dalam penelitian kualitatif merupakan perlengkapan dari 

penggunaan metode observasi dan wawancara. Studi dokumentasi yaitu 

mengumpulkan dokumen dan data-data yang diperlukan dalam permasalahan 

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

319-320. 
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penelitian lalu ditelaah secara intens sehingga dapat mendukung dan menambah 

kepercayaan dan pembuktian suatu kejadian.13 

Dengan teknik dokumentasi ini, peneliti dapat memperolah informasi bukan 

dari orang sebagai narasumber, tetapi mereka memperoleh informasi  dari macam-

macam sumber tertulis atau dokumen yang ada pada informan dalam bentuk 

peninggalan budaya, karya seni dan karya pikir. 

4. Triangulasi 

 Dalam teknik pengumpulan data, triangulasi diartikan sebagai teknik 

pengumpulan data yang bersifat menggabungkan dari berbagai teknik pengumpulan 

data dengan triangulasi, maka sebenarnya peneliti mengumpulkan data yang 

sekaligus menguji kredibilitas data, yaitu mengecek kredibilitas data dengan berbagai 

teknik pengumpulan data dan berbagai sumber data. 

 Tiangulasi teknik, berarti peneliti menggunakan teknik pengumpulan data 

yang berbeda-beda untuk mendapat data dari sumber yang sama. Peneliti 

menggunakan observasi partisipatif, wawancara mendalam, dan dokumentasi untuk 

sumber data yang sama secara serempak. Triangulasi sumber berarti, untuk mendapat 

data dari sumber yang berbeda-beda dengan teknik yang sama.14  Triangulasi 

dilakukan oleh peneliti untuk mendapatkan informasi atau data yang berbeda beda. 

Triangulasi  menggabungkan pendapat yang berbeda-beda dengan teknik yang sama 

untuk memperkuat data. 

 

                                                             

13 Djam’an satori, Dan Aan Komariah, Metodologi Penelitian Kualitatif , h. 148-149.  

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

330. 
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E. Instrumen Penelitian 

Intrumen penelitian yang dimaksud adalah alat bantu yang dipakai 

melaksanakan penelitian yang disesuaikan dengan metode yang digunakan. Alat 

bantu yang digunakan adalah: 

1. Panduan observasi 

Dalam penelitian ini, peneliti terjun langsung melihat dan mengamati kondisi 

dan situasi yang terjadi di lapangan dan menulis beberapa dari hasil yang telah 

diperoleh pada saat observasi. 

2. Pedoman wawancara 

Peneliti membuat petunjuk wawancara atau sebuah pertanyaan-pertanyaan  

untuk memudahkan  peneliti untuk mendapatkan data-data usaha guru dalam 

menanamkan kecerdasan emosional di MI al-Amanah Kec. Binamu Kab. Jeneponto. 

3. Studi dokumentasi 

Melakukan studi dokumentasi agar peneliti  dapat mengumpulkan semua 

dokumentasi yang berkaitan dengan objek yang diteliti, baik berupa dokumen-

dokumen sekolah, video, rekaman wawancara, yang di peroleh selama penelitian 

berlangsung serta dokumen yang lain yang diperlukan dalam peneliti termasuk foto- 

foto pada saat kegiatan peneliti sedang berlangsung.  

F. Teknik Analisi Data 

Menurut Sugiono “analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan sejak 

sebelum memasuki lapangan, selama di lapangan, dan setelah selesai di lapangan.15 

1.  Analisis data sebelum di lapangan untuk menentukan fokus penelitian. 

                                                             

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

336-337. 
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2. Miles dan Hubeman, analisis data selama di lapangan dilakukan tiga langkah, 

yaitu data reduction (reduksi data), data display (penyajian data), Menurut data 

conclusion/drawing (verifikasi/penarikan kesimpulan). 

a. Reduksi data merupakan proses berfikir sensitife yang memerlukan kecerdasan dan 

keluasan dan kedalaman  wawasan yang tinggi.16 Reduksi data, berarti merangkum, 

memilih hal-hal yang pokok memfokuskan pada hal-hal yang penting dicari tema dan 

polanya dan membuang yang tidak perlu. 

b. Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah mendisplaykan data 

(penyajian data) yaitu data yang sudah direduksi disajikan dalam bentuk uraian 

singkat berupa teks yang bersifat naratif, melalui penyajian data tersebut, maka data 

akan mudah dipahami sehingga memudahkan rencana kerja selanjutnya. Jadi, data 

terorganisasikan dan tersusun dalam pola hubungan, sehingga akan semakin mudah 

dipahami oleh peneliti maupun pembaca. 

c. Verifikasi data, yaitu penarikan kesimpulan dan verifikasi awal yang dikemukakan 

yang masih bersifat sementara, dan akan berubah  bila tidak ditemukan bukti-bukti 

kuat yang mendukung pada tahap awal didukung oleh bukti-bukti yang valid dan 

konsisten saat peneliti kembali ke lapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan 

yang diambil merupakan kesimpulan yang credible (tidak dipercaya).17 Verifikasi 

data dapat disimpulkan bahwa penarikan kesimpulan  yang masih bersifat sementara 

dan masih akan berubah-ubah apabila ditemukan bukti-bukti yang kuat yang dapat 

mendukung penelitian. 

                                                             

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

339. 

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

345. 
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3. Setelah selesai di lapangan, peneliti menggunakan teknik analisis deskriptif 

kualitatif yang berfungsi untuk mendeskripsikan atau memberi gambaran terhadap 

objek yang telah diteliti. 

G. Pengujian Keabsahan Data 

 Dalam proposal perlu dikemukakan rencana uji keabsahan data yang akan 

dilakukan. Ujian keabsahan data meliputi uji kredibilitas data (validitas internal),  uji 

dependebilitas (reabilitas) data, uji trasferabilitas (validitas eksternal/  generalisasi), 

dan uji konfirmabilitas (obyektivitas). Namun yang utama adalah uji kredibilitas data. 

Uji kredibilitas dilakukan dengan perpanjangan pengamatan, peningkatan ketekunan, 

triangulasi, member chek, dan analisis kasus negatif.18 Uji kredibilitas dilakukan 

untuk mengetahui keabsahan data. Dalam pengujian keabsahan data penguji 

menggunakan kredibilitas data. 

 

                                                             

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

402. 
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BAB IV 

USAHA PENDIDIK DALAM MENANAMKAN KECERDASAN EMOSIONAL 

PESERTA DIDIK MI AL-AMANAH KEC. BINAMU KAB. JENEPONTO 

A. Gambaran Umum MI al-Amanah Jeneponto 

 MI al-Amanah Kec. Binamu Kab. Jeneponto, berdiri pada tanggal 31 Maret 

tahun 2008 dan masih berstatus swasta dan terakreditasi B. MI al-Amanah Jeneponto 

salah satu sekolah yang berada di tengah masyarakat, jumlah pendidik di MI al-

Amanah Jeneponto saat ini berjumlah 15 orangdan 7 orang yang sudah sertifikasi, 

jumlah peserta didik mencapai 165 peserta didik dengan 6 kelas. Kurikulum yang 

digunakan di sekolah MI al-Amanah Jeneponto ada dua yaitu KTSP dan Kurikulum 

2013. MI al- Amanah Jeneponto memiliki kegiatan ekstra seperti sholat berjamaah 

dan pesami.1 Dari data di atas, maka dapat disimpulkan sekolah MI al-Amanah 

Jeneponto cukup banyak peminatnya,  karena di desa tersebut  bukan hanya MI al-

Amanah saja satu-satunya sekolah yang berada di desa tersebut ada beberapa sekolah 

juga sekolah yang lainnya itu SD. MI al-Amanah ini satu-satunya sekolah MI yang 

ada pada desa tersebut. Walaupun banyak sekolah pada desa tersebut namun banyak 

warga masyarakat yang menyekolahkan anak-anaknya di MI al-Amanah Jeneponto. 

Warga mungkin sadar bahwa sekolah MI itu ada kelebihannya di bandingkan dengan 

sekolah SD yang ada disana. Jumlah pendidik sebanyak 15 orang dan 7 di antaranya 

sudah sertifikasi namun belum ada yang menyandang status PNS. Kurikulum yang 

digunakan dalam pembelajaran masih dominan memakai KTSP karena ketidak 

pahaman pendidik dengan kurikulum 2013. yang menggunakan K.13 hanya sebagian 

guru itupun masih menggabungkan antara KTSP dengan K.13. 

                                                           

1 Dokumen, Profil Sekolah MI al-Amanah Jeneponto, Dokumentasi, Jeneponto: Kamis 27 

September 2018. 
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1. Visi dan Misi MI al-Amanah Kec. Binamu Kab. Jeneponto  

Bertolak dari pengertian visi dimana visi adalah suatu gambaran masa depan 

yang hendak diwujudkan menjadi kenyataan, maka idealnya sebuah lembaga 

pendidikan harus mempunyai visi. Demikian halnya juga dengan MI al- Amanah juga 

telah merumuskan sebuah visi madrasah yaitu: ”Terbentuknya Siswa Terampil, 

Cerdas, Beriman Serta Berakhlaqul Karimah Melalui Pendidikan Dasar”. 

Misi adalah sebuah tugas yang mutlak dilaksanakan untuk mewujudkan visi. 

Untuk itu berdasarkan visi madrasah di atas, MI al-Amanah mempunyai misi 

madrasah sebagai berikut: 

a. Membiasakan berperilaku dan berbudaya islami 

b. Mengupayakan siswa cerdas, cakap dan terampil 

c. Meningkatkan tenaga pendidikan 

d. Memberdayakan lapisan masyarakat 

e. Menciptakan sekolah sebagai pusat kebudayaan 

f. Siap berkompetensi. 

2. Tujuan Sekolah 

Membantu mengantarkan siswa untuk menuju pada jenjang pendidikan yang 

lebih tinggi dan membantu siswa menuju pada pendewasaan dirinya.2 

 

 

                                                           
2 Dokumen, Profil Sekolah MI al-Amanah Jeneponto, Dokumentasi Langsung, Jeneponto: 

Kamis 27 September 2018. 
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B. Hasil Penelitian 

Berdasarkan wawancara yang dilakukan peneliti dengan pendidik MI al-

Amanah Kec. Binamu Kab. Jeneponto mengenai usaha pendidik dalam menanamkan 

kecerdasan emosional peserta didik adalah sebagai berikut: 

1. Modelling (Pemodelan) 

Pemodelan merupakan proses pembelajaran dengan memperagakan sesuatu 

sebagai contoh yang dapat ditiru oleh peserta didik. Pemodelan tidak hanya sebatas 

dari guru saja akan tetapi peserta didik yang dianggap mampu dapat dijadikan contoh 

untuk para peserta didik lainnya. 

 Jumrawati menyatakan: 

Usaha pendidik dalam menanamkan kecerdasan emosional peserta didik yaitu 
memberikan contoh yang baik, mendidik, membimbing serta mencintai 
peserta didik seperti mencintai anaknya sendiri.3 

Megawati menyatakan: 

Kami selalu menyampaikan pada peserta didik untuk selalu disiplin baik  itu 
didalam ruang kelas maupun di lingkungan sekolah. Kami para pendidik 
selalu memberikan contoh yang baik kepada peserta didik, seperti halnya saja 
dalam disiplin, saya sebagai pendidik selalu berusaha untuk datang ke sekolah 
tepat waktu, contohnya juga dalam berpakaian, karena berpakaian juga sangat 
penting untuk diperhatikan, kedisiplinan peserta didik dalam berpakain 
seragam sekolah, seperti pakaian pada hari selasa dan senin itu berpakaian 
merah putih, hari rabu dan kamis memakai batik, dan jum’at dan sabtu 
berpakaian pramuka.4 

Pendidik juga memberikan contoh perilaku sopan santun dan bersikap jujur  
misalnya menghormati yang lebih tua darinya. Apabila di tanya pada peserta 
didk misalnya dalam hal keterlambatan datang kesekolah. Setiap pendidik 
menginginkan peserta didik untuk memiliki sikap santun dan mengutamakan 
kejujuran5 

                                                           
3 Jumrawati (26 Tahun), Guru Fikhi MI al-Amanah Jeneponto, Observasi di Ruang Kelas, 

Jeneponto: Kamis 27 September 2018. 
4 Megawati (46 Tahun), Guru Kelas MI al-Amanah Jeneponto, Wawancara Langsung 

Diruangan Guru, Jeneponto: Rabu 26 September 2018. 
5 Megawati (46 Tahun), Guru Kelas MI al-Amanah Jeneponto, Wawancara Langsung 

DiRuang Guru, Jeneponto: Rabu 26 September 2018. 
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Saharuddin menyatakan: 

Usaha yang dilakukan dalam menanamkan kecerdasan emosional peserta didik 
yaitu melatih kedisiplinan, dan akhlak yang baik, menanamkan sikap sabar, 
menanamkan sikap sopan santun.6 

 Peserta didik dilatih bersabar misalkan dalam hal mendapatkan musibah, 
peserta didik juga biasa diingatkan untuk tidak mengejek teman 
sepermainannya. Contoh kesabaran yang  pendidik berikan juga adalah dalam 
hal menunggu jemputan pada saat pulang sekolah. 

Sesuai yang diamati oleh peneliti memang pendidik menanamkan sikap sabar 

itu kepada peserta didik. Peneliti melihat peserta didik memiliki sikap tersebut, 

contoh kecil yang peneliti lihat yaitu pada saat ada seorang peserta didik mengejek 

peserta didik yang satunya, maka peserta didik yang diejek ini tidak membalas ejekan 

dari temannya yang mengejeknya. Bukan hanya pendidik saja yang dapat 

memberikan contoh yang baik ataupun motivasi kepada peserta didik, akan tetapi 

peserta juga dapat memberikan contoh yang baik dan motivasi pada peserta didik 

lainnya yang telah dianggap mampu.  

Selain itu responden saat di wawancarai menyatakan: 

Peserta didik selalu diberi contoh-contoh kedisiplinan dalam proses belajar. 
Contohnya peserta didik mengangkat tangannya terlebih dahulu sebelum 
bertanya.7 

Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan, peneliti mengamati pendidik dan 

peserta didik dalam proses pembelajaran, pendidik memang menyampaikan 

kedisiplinan dalam berbaris. Namun ada juga beberapa siswa yang tidak 

memperhatikan itu. Di dalam kelas peserta didik selalu mengangkat tangannya untuk 

bertanya, dan pendidik mengingatkan pada peserta didik untuk mengangkat 

tangannya pada saat ingin mengajukan pertanyaan kepada pendidik. 

                                                           
6 Saharuddin (37 Tahun), Guru Kelas MI al-Amanah Jeneponto, Tanya Jawab di Ruang 

Kelas, Jeneponto: Rabu 26 September 2018. 
7 Saharuddin (37 Tahun), Guru Kelas MI al-Amanah Jeneponto, Tanya Jawab di Ruang 

Kelas, Jeneponto: Rabu 26 September 2018. 
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2. Pemberian Pengetahuan 

 Pengetahuan adalah informasi atau maklumat yang diketahui atau didasari 

oleh seseorang. Maksud dari pemberian pengetahuan yaitu pendidik memberikan 

informasi kepada peserta didik. Dalam lingkup pendidikan, pendidik memberikan 

pengetahuan tentang pelajaran atau ilmu kepada peserta didik. 

Jumrawati menyatakan: 

 Usaha pendidik dalam menanamkan kecerdasan emosional peserta didik yaitu 
mendidik, membimbing serta mencintai peserta didik seperti mencintai 
anaknya sendiri, serta memberikan pemahaman kepada peserta didik untuk 
mengetahui emosi diri sendiri.8 

 Responden juga mengatakan bahwa: 

Peserta didik tidak hanya diberi pelajaran saja atau pendidik hanya 
menyampaikan atau mentransfer ilmunya saja, akan tetapi seorang pendidik 
harus mendidik dan membimbing peserta didik seperti anaknya sendiri. 
Seperti membimbing peserta didik dalam berakhlak yang baik, sopan santun 
dan jujur. 

Bimbingan yang dilakuakan dalam menanamkan kecerdasan emosional 
peserta didik yaitu memberikan atau menyampaikan ilmu kepada peserta 
didik, dimana dari yang tidak tahu menjadi tahu, serta peserta didik mampu 
membedakan antara yang baik dan buruk.9 

Susuai dengan hasil observasi peneliti mengamati bahwa pendidik memang 

tidak hanya memberikan dan menyampaikan materi pelajaran kepada peserta didik 

akan tetapi memberikan contoh yang baik untuk peserta didik dalam berakhlak yang 

baik, sopan santun dan memiliki sifat jujur. 

Menurut Megawati mengatakan bahwa: 

Dalam menanamkan sikap sopan satun tidak hanya memberikan pengetahuan 
tentang hal yang baik dan yang buruk.10 

 

 

                                                           
8 Jumrawati (26 Tahun), Guru Fikhi MI al-Amanah Jeneponto, Observasi di Ruang Kelas, 

Jeneponto: Kamis 27 September 2018. 
9 Jumrawati (26 Tahun), Guru Fikhi MI al-Amanah Jeneponto, Observasi di Ruang Kelas, 

Jeneponto: Kamis 27 September 2018. 
10 Megawati (46 Tahun), Guru Kelas MI al-Amanah Jeneponto, Wawancara Langsung 

DiRuang Guru, Jeneponto: Rabu 26 September 2018. 
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Responden juga mengatakan bahwa: 

Saya biasa menggunakan  metode ceramah kalau awal pembelajaran, metode 
bermain juga biasa saya pakai agar siswa tidak merasa bosan dengan 
pelajaran. Saya juga terkadang keluar dari RPP untuk memudahkan peserta 
didik memahami pelajaran, kita tidak harus monoton dengan hanya satu 
metode saja. 

Sesuai hasil observasi peneliti mengamati bahwa pendidik dalam mengajar 

agar tercapai pembelajaran dan mudah dipahami oleh peserta didik, pendidik tidak 

hanya menggunakan hanya satu metode saja. Peneliti melihat pendidik dalam 

merngajar menggabungkan beberapa metode agar peserta didik dapat memahami 

pelajaran yang disampaikan oleh pendidik. 

Responden ditanya tentang bimbingan yang dilakukan, Saharuddin 

menyatakan: 

Bimbingan yang kita lakukan dalam menanamkan kecerdasan emosional 
adalah pembinaan tentang akhlak yang baik, menanamkan keimanan dan 
ketakwaan kepada Allah swt.11 

Jumrawati juga menyatakan: 

Bimbingan yang dilakukan dalam menanamkan kecerdasan emosional peserta 
didik yaitu memberikan atau menyampaikan ilmu kepada peserta didik, 
dimana dari yang tidak tahu menjadi tahu, serta peserta didik mampu 
membedakan antara yang baik dan yang buruk.12 

 Pendidik biasanya menceritakan tentang hal-hal yang dapat menyentuh, 
membuka hati nurani para peserta didik seperti kisah-kisah yang tentunya 
mengandung makna yang mendalam.13 

Respoden juga menyatakan: 

Peserta didik dilatih bersabar misalkan dalam hal mendapatkan musibah, 
peserta didik juga biasa di ingatkan untuk tidak mengejek teman 
sepermainannya. Contoh kesabaran yang pendidik berikan juga adalah 
bersabar dalam hal menunggu jemputan pada saat pulang sekolah. 

                                                           
11 Saharuddin (37 Tahun), Guru Kelas MI al-Amanah Jeneponto, Wawancara di Ruang Kelas, 

Jeneponto: Rabu 26 September 2018. 
12 Jumrawati (26 Tahun), Guru Fikhi MI al-Amanah Jeneponto, Observasi di Ruang Kelas, 

Jeneponto: Kamis 27 September 2018. 
13 Saharuddin (37 Tahun), Guru Kelas MI al-Amanah Jeneponto, Tanya Jawab di Ruang 

Kelas, Jeneponto: Rabu 26 September 2018. 



50 
 

Jadi berdasarkan hasil observasi dan wawancara dengan pendidik dapat 

dikatakan terdapat usaha pendidik didalamnya seperti kedisiplinan, sopan santun, 

sabar, dan berakhlak baik, pendidik juga meberikan bimbingan kepada peserta didik 

agar memiliki akhlak yang baik, membimbing peserta dari tidak tahu menjadi tahu 

bagaimana menghargai orang yang lebih tua darinya, disiplin dalam belajar, tepat 

waktu, disiplin dalam berpakaian dan memberikan pengetahuan kepada peserta didik 

agar bersabar dalam menghadapi masalah. 

3. Pembiasaan  

 Pembiasaan merupakan segala sesuatu yang dilakukan secara berulang untuk 

membiasakan diri peserta didik dalam bersikap, berperilaku, dan berpikir dengan 

benar. Dalam proses pembiasaan berintikan dengan pengalaman, sedangkan yang 

dibiasakan adalah sesuatu yang diamalkan. 

 Saharuddin menyatakan: 

Peserta didik selalu diberi kebiasaan untuk mengangkat tangannya terlebih 
dahulu sebelum bertanya, contoh lain juga seperti dalam hal berbaris sebelum 
masuk keruangan kelas, peserta didik selalu diingatkan agar disiplin dalam 
berbaris tidak boleh berlombahan masuk kedalam ruang kelas. Hal-hal seperti 
itu selalu disampaikan kepada siswa.14 

Megawati menyatakan: 

Peserta didik dibiasakan untuk mengucapkan salam sebelum masuk kelas 
ataupun masuk ke kantor.  

Responden juga menyatakan: 

Tidak hanya pembiasaan itu saja akan tetapi kami para pendidik membiasakan 
peserta didik agar selalu berpakaian yang rapid an menjaga kebersihan yang 
ada disekitarnya.15 

                                                           
14 Saharuddin (37 Tahun), Guru Kelas MI al-Amanah Jeneponto, Tanya Jawab di Ruang 

Kelas, Jeneponto: Rabu 26 September 2018. 
15 Megawati (46 Tahun), Guru Kelas MI al-Amanah Jeneponto, Wawancara Langsung di 

Ruang Guru, Jeneponto: Rabu 26 September 2018. 
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Hasil observasi peneliti mengamati pembiasaan mengangkat tangan peserta 

didik pada saat bertanya tentang pelajaran yang belum dipahami, kebiasaan disiplin 

juga terdapat pada saat peserta didik dalam hal berpakaian.  Pendidik juga biasa 

menceritakan kisah-kisah para nabi dan rasul dalam pembelajaran, pendidik 

memberikan contoh kesabaran para nabi yang dapat dicontoh dan diambil oleh 

peserta didik. Contoh kecil pada saat ada peserta didik yang mengejek peserta didik 

yang satunya maka peserta didik yang diejek ini tidak membalas ejekan dari 

temannya, itulah salah satu bukti dari ditanamkannya sikap sabar kepada peserta 

didik. 

4. Pemberian Hukuman 

 Hukuman merupakan sebuah cara yang dilakukan pendidik dalam 

megarahkan tingkah laku peserta didik agar sesuai dengan tingkah laku yang berlaku 

secara umum, baik peringatan dan sanksi fisik maupun psikis untuk kesalahn atau 

pelanggaran yang telah dilakukan oleh peserta didik. 

Amriani menyatakan: 

Pendidik selalu mengingatkan kepada peserta didik untuk sopan dan santun 
kepada orang yang lebih tua maupun orang-orang yang berada disekitarnya.16 

Responden juga menyatakan: 

Tidak semua juga peserta didik langsung menerima peringatan dari pendidik, 
karena setiap peserta didik pasti berbeda-beda dalam menerima peringatan 
dari pendidik, ada yang langsung memahami dan menerima peringatan itu, 
ada juga yang berkali-kali ditegur baru bisa mengerti. 

Saharuddin menyatakan: 

Apabila ada peserta didik yang  tidak sopan santun kepada peserta didik, maka 
peserta didik itu langsung dipanggil oleh pendidik untuk diberikan peringatan 
agar sopan kepada yang lebih tua darinya maupun orang yang ada 
disekitarnya.17 

                                                           
16 Amriani (38 Tahun), Guru Kelas MI al-Amanah Jeneponto, Wawancara di Ruang guru, 

Jeneponto: Kamis 27 September 2018. 
17 Saharuddin (37 Tahun), Guru Kelas MI al-Amanah Jeneponto, Wawancara di Ruang Kelas, 

Jeneponto: Rabu 26 September 2018. 
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Sesuai dengan hasil observasi peneliti mengamati bahwa pendidik memang 

menanamkan sikap sopan santun kepada peserta didik, pada saat peneliti berada 

disekolah melakukan penelitian tidak ada peserta didik yang peneliti dapatkan tidak 

sopan kepada pendidiknya karena apabila ada peserta didik yang tidak sopan maka 

peserta didik dipanggil untuk diberi peringatan untuk tidak mengulanginya. Contoh 

yang  peneliti dapatkan adalah pada saat peneliti melakukan observasi peneliti 

melihat langsung ada seorang peserta didik masuk ke ruang kelas dengan tidak 

menucapkan salam pada saat itu juga peserta didik dipanggil oleh pendidik dan di 

beri peringatan bahwa apabila ada pendidik didalam ruang kelas maka peserta didik 

itu harus mengucapkan salam. 

Contoh yang lain juga adalah peserta didik harus berada didalam kelas 

sebelum mata pelajaran dimulai, dan peserta didik juga yang ingin keluar dari 

lingkungan sekolah harus meminta izin kepada pendidik untuk bisa keluar, akan 

tetapi dengan beberapa syarat seperti keluar dari lingkungan sekolah karena ada hal 

yang penting dan diberikan jangka waktu untuk kembali lagi ke dalam lingkungan 

kelas. Peneliti juga mendapatkan bahwa masih ada beberapa  pendidik yang tidak 

tepat waktu datang kesekolah. 

Faktor pendukung dan penghambat dalam menanamkan  kecerdasan 

emosional peserta didik MI al-Aamanah 

1. Faktor Pendukung 

a.  Kerja Sama 

Pada saat responden ditanya tentang faktor apa yang menjadi pendukung 

dalam menanamkan kecerdasan emosional, sesuai hasil wawancara dengan beberapa 

responden adalah sebagai berikut. 
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Saharuddin menyatakan: 

Kerja sama antara pendidik harus dilakukan dalam lingkungan sekolah dalam 
mengatasi permasalah peserta didik, baik dalam segi mengajar, misalnya 
apabila ada seorang pendidik yang tidak masuk mengajar maka pendidik yang 
lainnya menggantikan mengajar agar peserta didik tidak berkeliaran di 
lingkungan sekolah agar tidak mengganggu teman-temannya yang sedang 
belajar.18 

Dukungan dari orang tua siswa sangat mendukung pendidik dalam 
menanamkan kecerdasan emosional peserta didik, karena tingkah laku dan 
akhlak peserta didik tidak hanya bisa dilihat disekolah saja akan tetapi akan 
dibawa ke masyarakat bagaiamana perilaku peserta didik di masyarakat, dan 
dukungan orang tua dirumah bisa membantu pendidik mengetahui kepribadian 
dan tingkah laku  peserta didik dalam kesehariannya. 

Responden menyatakan: 

Peserta Pendidik apabila keluar dari rumah dan berangkat kesekolah adalah 
tanggung jawab pendidik yang ada di sekolah, orang tua peserta didik 
memberikan kepercayaan kepada pendidik agar mendidik anaknya dengan 
baik, maka kami pendidik harus saling menghargai dan saling menghormati 
dengan para pendidik maupun peserta didik, masyarakat setempat dan orang 
tua peserta didik, yang telah memberikan kepada kami amanah untuk 
mendidik anaknya. 

Hasil wawancara dengan kepala sekolah: 

Saya sebagai kepala sekolah memang akhir-akhir ini jarang datang kesekolah, 
karena ada kepentingan yang lain yang harus saya urus, dan ini juga demi 
kebaikan sekolah. Tapi walaupun saya jarang datang kesekolah, saya selalu 
mencari tahu kepada pendidik yang lain bagaimana keadaan di sekolah.19 

Responden menyatakan: 

Kami tidak hanya bekerja sama dengan pendidik saja, kami juga mengikutkan 
masyarakat untuk bekerja sama demi kebaikan sekolah, orang tua peserta 
didik juga diikutkan agar peserta didik lebih terkontrol. 

Dari responden di atas, sesuai dengan hasil pengamatan peneliti bahwa adanya 

kerja sama antara pendidik yang satu dengan pendidik yang lainnya, guru bimbingan 

konseling, maupun kepala sekolah dalam membina peserta didik itu sangat penting 

                                                           
18 Saharuddin (37 Tahun), Guru Kelas MI al-Amanah Jeneponto, Wawancara di Ruang Kelas, 

Jeneponto: Rabu 26 September 2018. 
19 Ridwan (37 Tahun), Kepala Sekolah MI al-Amanah Jeneponto, Wawancara Langsung Di 

Mesjid Yayasan Al-Amanah, Jeneponto: Kamis 27 September 2018. 
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karena tanpa adanya kerja sama di antara mereka semua maka tidak akan tercapai 

tujuan dari visi misi sekolah tersebut.  

b.  Sarana dan Prasarana 

Megawati menyatakan: 

 MI al-Amanah memiliki sarana dan prasarana yang lengkap berdasarkan 
bidang keahlian masing-masing sehingga menunjang proses pembelajaran 
misalnya dalam pembelajaran akhidah aklak dan fiqhi ada buku yang 
membantu setiap siswa dan pendidik memberikan contoh gerakan, misalnya 
dalam masalah sholat guru memberikan contoh atau praktek bagaimana 
caranya orang sholat, bagaimana contoh perilaku yang baik.20 

Amriani menyatakan: 

Faktor pendukung dalam menanamkan kecerdasan emosional peserta didik 
adalah melalaui pembelajaran akidah.21 

Dengan pembelajaran akidah maka peserta didik bisa diajarkan tentang aklak 
yang baik dan buruk, sopan santun, menghargai orang lain, memahami orang 
lain, bertingkah laku yang baik kepada orang orang yang ada disekitarnya. 
Dalam pembelajaran akidah pendidik dapat memberikan contoh-contoh yang 
menyangkut dengan emosionalnya peserta didik, seperti diberikan contoh-
contoh akhlak yang baik, bagaimana sikap kita apabila kita mendapati teman 
yang lagi dalam kesusahan, bagaimana menghargai orang-orang yang berada 
disekitar kita dan yang lebih tua dari kita. 

Sesuai hasil observasi peneliti mengamati bahwa dalam pembelajaran akidah 

maka peseta didik mudah di bentuk akhlaknya. Peneliti melihat pendidik dalam 

mengajar akidah, pendidik selalu memberikan contoh-contoh yang bisa dilakukan 

oleh peserta di lingkungan sekolah. 

 

 

 

                                                           
20 Megawati (46 Tahun), Guru Kelas MI al-Amanah Jeneponto, Wawancara Langsung 

Diruangan Guru, Jeneponto: Rabu 26 September 2018. 
21 Amriani (38 Tahun), Guru Kelas MI al-Amanah Jeneponto, Wawancara di Ruang guru, 

Jeneponto: Kamis 27 September 2018. 
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2. Faktor Penghambat 

a.  Faktor Lingkungan 

Pada saat wawancara, responden ditanya tentang apa yang menjadi faktor 

penghambat dalam menanamkan kecerdasan emosional peserta didik.  

Hasil wawancara dari Saharuddi menyatakan: 

 Biasanya peserta didik yang memiliki latar belakang keluarga yang kurang 
mendukung peserta didik agar mudah dipahamkan kecerdasan emosional itu 
oleh guru karena biasanya peserta didik tertekan oleh keadaan oleh latar 
belakang keluarganya seperti broken home.22 

 Karena tidak adanya perhatian dari keluarga sehingga anak memiliki sikap 
yang membangkan dalam dirinya yang susah untuk diberi arahan dan 
pencerahan. Keluarga yang di dalamya tidak ada keakuran dimana setiap hari 
terjadi pertengkaran antara bapak dan ibu menjadikan emosional anak 
membangkan karena tidak terkontrol oleh orang tua mereka, sehingga latar 
belakang keluarga menjadi faktor penghambat dalam menanamkan 
kecerdasan emosional peserta didik, 

Responden lain juga menyatakan: 

Ada beberapa peserta didik yang jarang masuk sekolah ada juga beberapa 
peserta didik biasanya nanti setelah mau ulangan baru datang lagi kesekolah 
itupun karena mau ulangan.23  

Peserta didik yang biasanya jarang datang kesekolah karena peserta didik 
membantu orang tuanya mencari nafkah, dan ada juga peserta didik yang 
keluarganya keluar cari nafkah sehingga peserta didik bermalas-malasan 
untuk datang kesekolah. 

Dari reponden di atas sesuai dengan hasil observasi dan wawancara yang 

peneliti dapatkan ada sekitar 5 sampai 7 orang peserta didik yang jarang masuk 

sekolah dikarenakan faktor ekonomi keluarga dan faktor kemalasan peserta didik itu 

sendiri. Masyarakat disana tidak semua mampu dalam hal ekonomi sehingga 

pendidikan peserta didik terhalang karena kurang ekonomi keluarga. 

 

                                                           
22  Saharuddin (37 Tahun), Guru Kelas MI al-Amanah, Wawancara Ruang Kelas, Jeneponto: 

Kamis 27 September 2018. 
23 Megawati (46 Tahun), Guru Kelas MI al-Amanah Jeneponto, Wawancara Langsung di 

ruangan Guru, Jeneponto: Rabu 26 September 2018. 



56 
 

Saharuddin menyatakan: 

Lingkungan sekolah yang begitu dekat dengan lingkungan masyarakat 
sehingga membuat pendidik susah dalam menanamkan kecerdasan emosional 
karena sebagian peserta didik mudah mengambil apa-apa yang mereka lihat 
dilingkungan sekitarnya dan mencontoh apa yang dilihat.24 

Peserta didik bila pulang dari sekolah bisa saja bergabung dengan anak-anak 
yang tidak sekolah sehingga membuat peserta didik susah untuk diperingati 
oleh pendidik, biasa pada saat diperingati peserta didik mendengarkan tapi 
setelah diperingati maka peserta didik melupakan apa yang pendidik 
sampaikan, biasa kebiasaan yang ada di lingkungan masyarakat di bawah 
kesekolah juga sehingga ada beberapa peserta didik yang kurang sopan dalam 
pembelajaran, biasa pendidik menjelaskan didepan di belakang peserta 
didiknya juga bercerita. 

Sesuai hasil observasi peneliti mengamati bahwa lingkungan sekolah memang 

sangat dekat dengan lingkungan masyarakat yang membuat pendidik susah dalam 

menanamkan kecerdasan emosional peserta didik, karena peserta didik yang sering 

bergaul dengan lingkungan masyarakat yang kurang mendukung peserta didik dalam 

bertingkah laku membuat peserta didik akan membawa kebiasaan atau perilaku yang 

didapatkan di lingkungan ke dalam lingkungan sekolah. Misalnya kata-kata yang 

tidak sopan yang didapatkan peserta didik di lingkungan masyarakat akan di bawa ke 

lingkungan sekolah karena kebiasaan yang telah dilakukan ditempat dimana peserta 

didik biasa mendapatkan sikap seperti itu. 

b.  Kurang Kesadaran 

Hasil wawancara Amriani mengatakan bahwa: 

 Faktor penghambat dalam menanamkan kecerdasan emosional peserta didik 
adalah kurangnya kesadaran pada peserta didik. Peserta didik kurang 
menyadari atas perilaku dan tingkah laku yang ia lakukan. Misalkan peserta 
didik sering mengolok-olok teman yang kurang disukainya. Padahal peserta 
didik sudah dipahamkan dan diingatkan bahwa mengolok-olok teman itu 
perilaku yang tidak baik, yang membuat seperta didik seperti itu biasanya dari 
lingkungan sekitarnya. Maka peran pendidik sangatlah penting untuk 

                                                           
24 Saharuddin (37 Tahun), Guru Kelas MI al-Amanah Jeneponto, Tanya Jawab di Ruang 

Kelas, Jeneponto: Rabu 26 September 2018. 
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membimbing peserta didik bukan hanya menyampaikan ilmu atau 
menyalurkan ilmu kepada peserta didik tapi juga mendidik peserta didik.25 

Faktor penghambat dalam menanamkan kecerdasan emosional peserta didik 
adalah kurangnya kesadaran pada peserta didik. Peserta didik kurang 
menyadari atas perilaku dan tingkah laku yang ia lakukan. Misalkan peserta 
didik sering mengolok-olok teman yang kurang disukainya. Padahal peserta 
didik sudah dipahamkan dan diingatkan bahwa mengolok-olok teman itu 
perilaku yang tidak baik, yang membuat seperta didik seperti itu biasanya dari 
lingkungan sekitarnya. Maka peran pendidik sangatlah penting untuk 
membimbing peserta didik bukan hanya menyampaikan ilmu atau 
menyalurkan ilmu kepada peserta didik tapi juga mendidik peserta didik.26 

Hasil observasi peneliti mengamati ada beberapa peserta didik suka mengejek 

temannya yang lain sehingga membuat temannya menangis, berarti itu termasuk 

kurang kesadaran peserta didik bahwa yang dilakukannya dapat membuat temannya 

menjadi sedih. Apabila ditemukan peserta didik yang seperti itu, pendidik 

memberikan peringatan kepada peserta didik untuk tidak mengulangi apa yang telah 

dilakukan kepada temannya.  

Solusi Hambatan dalam Menanamkan Kecerdasan Emosional Peserta 

Didik 

Responden ditanya tentang solusi dari hambatan menanamkan kecerdasan 

emosional peserta didik adalah sebagai berikut: 

1. Mencari Pokok Permasalah 

 Saharuddin menyatakan: 

Solusi dari hambatan dalam menanamkan kecerdasan emosional peserta didik 
adalah mencari pokok permasalahan apa hambatan dan berusaha 
mengevaluasi jalan keluar, seperti menciptakan lingkungan yang kondusif 
bagi peserta didik.27 

 

 

                                                           
25 Amriani (38 Tahun), Guru Kelas MI al-Amanah Jeneponto, Wawancara di Ruang guru, 

Jeneponto: Kamis 27 September 2018. 
26 Amriani (38 Tahun), Guru Kelas MI al-Amanah Jeneponto, Wawancara di Ruang guru, 

Jeneponto: Kamis 27 September 2018. 
27 Saharuddin (37 Tahun), Guru Kelas MI al-Amanah Jeneponto, Tanya Jawab di Ruang 

Kelas, Jeneponto: Rabu 26 September 2018. 
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Amriani menyatakan:  

Solusi dari hambatan dalam menanamkan kecerdasan emosional peserta didik 
adalah membantu peserta didik dalam menemukan masalah yang 
dihadapinya.28 

Megawati menyatakan: 

Kami para pendidik apabila ada permasalahan yang dihadapi peserta didik 
maka kami pendidik mendatangi rumah keluarga peserta didik, agar dapat 
mengetahui apa masalah peserta didik hingga membuatnya malas datang 
kesekolah. Ataupun ada peserta didik yang bermasalah dengan peserta didik 
lainnya maka kami berusah menyelesaikan dan memberikan peringatan 
kepada peserta didik agar tidak diulangi lagi.29 

Hasil wawancara dengan salah satu peserta didik MI al- Amanah Jeneponto 
mengatakan bahwa: 

Apabila ada peserta didik yang bermasalah maka pendidik menyelesaikan di 
kelas atau memanggilnya ke kantor untuk menyelesaikan masalahnya 
tersebut, dan kalau ada peserta didik yang tidak masuk sekolah maka pendidik 
mendatangi rumah peserta didik dan bertemu dengan orang tuanya.30 

2. Memberikan Pendekatan 

Jumrawati menyatakan:  

Solusi dari hambatan dalam menanamkan kecerdasan emosional peserta didik 
yaitu, memberikan pendekatan kepada peserta didik dan saling bekerja sama 
antara orang tua peserta didik dan pendidik dalam mengembangkan peserta 
didik.31 

 

 

 

 

 

 

                                                           
28 Amriani (38 Tahun), Guru Kelas MI al-Amanah Jeneponto, Wawancara di Ruang guru, 

Jeneponto: Kamis 27 September 2018. 
29 Megawati (46 Tahun), Guru Kelas MI al-Amanah Jeneponto, Wawancara Langsung 

Ruangan Guru, Jeneponto: Rabu 26 September 2018. 
30 Rino (10 Tahun), Peserta Didik Kelas VI MI al- Amanah, Wawancara Ruang Kelas, 

Jeneponto: Jum’at 29 September 2018. 
31 Jumrawati (26 Tahun), Guru Fikhi MI al-Amanah Jeneponto, Observasi di Ruang Kelas, 

Jeneponto: Kamis 27 September 2018. 
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C.  Pembahasan 

  Usaha Pendidik dalam Menanamkan Kecerdasan Emosional Peserta 

Didik MI al-Amanah Kec. Binamu Kab. Jeneponto 

  Dari hasil penelitian, maka didapatkan bahwa usaha pendidik dalam 

menanamkan kecerdasan emosional peserta didik dapat kita lihat gambar berikut. 

 

 

 

 

  

   

 

1. Modeling (Pemodelan) 

Pemodelan merupakan proses pembelajaran dengan memperagakan sesuatu 

sebagai contoh yang dapat ditiru oleh peserta didik. Pemodelan tidak hanya sebatas 

dari guru saja akan tetapi peserta didik yang dianggap mampu dapat dijadikan contoh 

untuk para peserta didik lainnya. 

Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa pendidik memberikan contoh 

yang baik kepada peserta didik. contoh yang pendidik berikan kepada peserta didik 

akan di ikuti oleh pendidik. Seperti saja contohnya di siplin dalam berpakaian, 

seorang pendidik harus memperlihatkan contoh berpakaian yang sopan pada peserta 

didik, bukan hanya contoh yang seperti itu saja akan tetapi memberikan contoh- 

contoh yang baik lainnya juga. 

Menanamkan 

kecerdasan emosional 

Pemberian 

Pengetahuan 

Pembiasaan 

Pemberian   

Hukuman 

Moddeling 

(Pemodelan) 
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  Sesuai dengan hasil wawancara dan observasi peneliti menemukan bahwa 

sebelum pendidik datang ke sekolah, pendidikan berusaha untuk lebih awal datang 

dibanding peserta didik walaupun masih ada beberapa pendidik yang terlambat 

datang. Peserta didik dilatih untuk disiplin baik dalam disiplin berpakaian. Pendidik 

harus memang memberikan contoh yang baik untuk peserta didik yang bisa dilihat 

dan dapat dicontoh oleh peserta didik, seperti dalam hal berpakain pendidik 

memberikan contoh berpakaian yang baik atau  misalnya dalam  hal datang ke 

sekolah lebih awal. Peserta didik yang tidak disiplin maka akan dikenai hukuman. 

Misalnya peserta didik yang  terlambat datang ke sekolah maka akan di panggil dan 

ditanya dan diperingati kenapa peserta didik tersebut terlambat. 

Adapun teori yang mendukung hasil penelitian ini adalah teori Albert Bandura 

dan Richard Walters melakukan eksperimen pada anak-anak yang juga berkenaan 

dengan peniruan. Hasil eksperimen mereka mendapati, bahwa peniruan dapat berlaku 

hanya melalui pengamatan terhadap perilaku model (orang yang ditiru) meskipun 

pengamatan itu tidak dilakukan terus menerus.32 Maka dapat disimpulkan bahwa 

sebagai pendidik yang profesional maka herus memberikan contoh-contoh yang baik 

untuk peserta didik dalam menanamkan kecerdasan emosionanya, karena peserta 

didik gampang ataupun mudah meniru tingkah laku terhadap objek yang dilihat. 

2. Pemberian Pengetahuan 

Pengetahuan adalah informasi atau maklumat yang diketahui atau didasari 

oleh seseorang. Maksud dari pemberian pengetahuan yaitu pendidik memberikan 

                                                           
32 Hadi Susanto, Teori Belajar Sosial Albert Bandura, 

https://bagawanabiyasa.wordpress.com/2017/01/16/teori-belajar-sosial-albert-bandura/, (16 januari 

2017). 

 

https://bagawanabiyasa.wordpress.com/2017/01/16/teori-belajar-sosial-albert-bandura/
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informasi kepada peserta didik. dalam lingkup pendidikan pendidik memberikan 

pengetahuan tentang pelajaran atau ilmu kepada peserta didik. 

Menurut Notoatmodjo, pengetahuan merupakan hasil tahu dan ini terjadi 

setelah orang melakukan penginderaan terhadap suatu objek tertentu. Pengetahuan 

atau kognitif merupakan domain yang sangat penting untuk terbentuknya tindakan 

seseorang.33 

 Dari pendapat di atas maka dapat disimpulkan dalam  menanamkan 

kecerdasan emosional peserta didik tidak hanya memberikan contoh tentang 

pembiasaan, peniruan (modeling) akan tetapi pemberian pengetahuan sangat penting 

juga untuk peserta didik dalam usaha pendidik dalam menanamkan kecerdasan 

emosional pada peserta didik. Dalam memberikan pengetahuan atau menyampaikan 

ilmu, pendidik dapat menyampaikan perilaku-perilaku yang baik kepada peserta didik 

yang harus diketahui oleh peserta didik. memahamkan kepada peserta didik perilaku 

yang baik dan perilaku yang buruk, yang harus peserta didik ambil adalah perilaku 

yang baik. 

3. Pembiasaan 

Teori yang mendukung pembiasaan teori ini adalah Ivan Pavlov, ia terkenal 

dengan teorinya classical conditioniong (pembiasaan klasik), teori ini didasarkan 

pada hasil eksperimennya dengan seekor anjing, mula-mula anjing tidak 

mengeluarkan air liurnya ketika bel dibunyikan, namun setelah bel dibunyikan yang 

diikuti pemberian makan berupa serbuk daging, menyebabkan anjing itu 

mengeluarkan air liurnya, semakin sering kegiatan itu diulang, semakin sering pula 

                                                           
33Muhammad Bagus Aminuddin Febriyanto, Skripsi, 

http://repository.unair.ac.id/46023/2/FKM.%20290-16%20Feb%20h.pdf. 2016.  

  

http://repository.unair.ac.id/46023/2/FKM.%20290-16%20Feb%20h.pdf
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anjing megeluarkan air liurnya, hingga suatu ketika terdengar bunyi bel tanpa diiringi 

makanan, dan ternyata anjing akan tetap mengeluarkan air liurnya.34 

Pembiasaan juga merupakan salah satu langkah praktis dalam pembinaan 

akhlak peserta didik. Usaha pembiasaan ini dilakukan mengingat kerena sifat alami 

yang dimiliki manusia adalah lupa, jadi diperlukan adanya pembiasaan. Metode 

pembiasaan ini sebenarnya harus diterapkan sejak anak masih kecil, sehingga apa 

yang dibiasakan terutama berkenaan dengan akhlak yang baik,bisa menjadi 

kepribadian yang sempurna. 35 

Dari hasil pembiasaan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa suatu tingkah 

laku peserta didik pada awalnya sangat sulit untuk melakukannya, namun karena 

sering mengulanginya akhirnya peserta didik terbiasa dan menguasai tingkah laku 

tersebut. Di sinilah pentingnya seorang pendidik untuk memberikan kebiasaan kepada 

peserta didik untuk menerapkannya dalam belajar untuk memahami orang lain, sebab 

suatu penegtahuan tingkah laku yang diperolah dengan pembiasaan, maka apa yang 

diperoleh peserta didik akan sangat sulit untuk mengubah atau menghilangkannya 

dalam kehidupannya karena sudah terbiasa dengan tingkah laku tersebut. Sehingga 

cara ini sangat berguna untuk pendidik dalam mendidik peserta didik. 

4. Pemberian Hukuman 

Hukuman adalah sebuah cara yang dilakukan untuk mengarahkan peserta 

didik untuk tidak melakukan tingkah laku yang dianggap oleh pendidik tidak sesuai 

dengan apa yang diharapkan. Dalam hal ini, hukuman (punishment) diberikan kepada 

                                                           
34 Aminudin, Teori Keteladanan dan Pembiasaan Dalam Pendidikan, 

https://prodibpi.wordpress.com/2010/08/05/teori-keteladanan-dan-pembiasaan-dalam-pendidikan/, (05 

Agustus 2010). 
35 Ahmad  muhaimin, Implementasi Social Learning Theory Albert Bandura Dalam 

Pembelajaran Fikih Di Mts. Ddi Paria Kabupaten Wajo, 2018. hal. 26. 

https://prodibpi.wordpress.com/2010/08/05/teori-keteladanan-dan-pembiasaan-dalam-pendidikan/
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peserta didik yang bertingkah laku tidak sesuai yang diharapkan, menampilkan hal-

hal yang tidak di ajarkan. Memberikan hukuman kepada peserta didik sebagai cara 

untuk memberikan pelajaran atau efek yang membuat jera agar peserta tidak 

mengulangi apa yang tidak diharapkan. Memberikan hukuman kepada peserta didik 

itu bukan menghukumnya secara fisik yang sampai membuat peserta tidak ingin 

datang kembali kesekolah. 

Sebagaimana pendapat Menurut Tanlain, pengertian hukuman (punisment) 

ialah tindakan pendidikan terhadap anak didik karena melakukan kesalahan, dan 

dilakukan agar anak didik tidak lagi melakukannya. Menurut Ahmadi dan Uhbiyanti 

hukuman adalah suatuperbuatan dimana kita secara sadar dan sengaja menjatuhkan 

nestapa kepada orang lain, baik dari segi kejasmanian maupun dari segi kerohanian. 

Hukuman yang diberikan kepada anak didik adalah hukuman yang edukatif yang 

berarti pemberian nestapa pada diri anak didik akibat dari kesalahan dari 

perbuatannya atau tingkah laku yang tidak sesuai dengan tata nilai yang diberlakukan 

dalam lingkungan hidupnya. 36 

Dapat disimpulkan bahwa pendidik memberikan hukuman berupa peringatan 

kepada peserta didik agar tidak mengulangi kesalahan yang telah dilakukannya. 

Pendidik memberikan hukuman yang bukan hukuman pada fisik peserta didik akan 

tetapi lebih kepada memberikan arahan dan memahamkan kepada peserta didik 

bahwa yang dia lakukan tidak sesuai dengan apa yang diharapkan. Hukuman yang di 

berikan agar dapat membuat efek jera kepada peserta didik. 

                                                           
36Muhammad Adria Natakusumah, 

http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:lbHjkclcEQ0J:repository.unisba.ac.id/bitstrea

m/handle/123456789/3206/06bab2_Muhammad%2520Adria%2520Natakusumah_1003011002_skr_2

016.pdf%3Fsequence%3D6%26isAllowed%3Dy+&cd=2&hl=id&ct=clnk&gl=id. 2016. 

 

http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:lbHjkclcEQ0J:repository.unisba.ac.id/bitstream/handle/123456789/3206/06bab2_Muhammad%2520Adria%2520Natakusumah_1003011002_skr_2016.pdf%3Fsequence%3D6%26isAllowed%3Dy+&cd=2&hl=id&ct=clnk&gl=id
http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:lbHjkclcEQ0J:repository.unisba.ac.id/bitstream/handle/123456789/3206/06bab2_Muhammad%2520Adria%2520Natakusumah_1003011002_skr_2016.pdf%3Fsequence%3D6%26isAllowed%3Dy+&cd=2&hl=id&ct=clnk&gl=id
http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:lbHjkclcEQ0J:repository.unisba.ac.id/bitstream/handle/123456789/3206/06bab2_Muhammad%2520Adria%2520Natakusumah_1003011002_skr_2016.pdf%3Fsequence%3D6%26isAllowed%3Dy+&cd=2&hl=id&ct=clnk&gl=id


64 
 

  Faktor Pendukung dan Penghambat dalam Menanamkan Kecerdasan 

Emosional Peserta Didik MI al-Amanah Kec. Binamu Kab. Jeneponto 

Dari hasil wawancara dan observasi yang menjadi pendukung dan 

penghambat menanamkan kecerdasan emosional peserta didik dapat melihat gambar 

berikut. 

1. Faktor Pendukung 

 

    

  Sarana dan  prasarana, dalam  setiap lingkungan pendidikan pasti 

memilikinya. Sarana dan prasarana sangatlah penting dalam penyaluran bakat serta 

potensi peserta didik.  Menurut dari hasil wawancara sarana dan prasarana menjadi 

pendukung dalam mengembangkan potensi dan minat yang dimiliki bagi peserta 

didik. Seperti perpustakaan yang akan membentuk kecerdasan emosional dalam segi 

akhlaknya dalam perpustakaan. Mengetahui minat dan potensi peserta didik maka 

pendidik dapat mudah menanamkan kecerdasan emosional peserta didik, karena 

potensi yang peserta didik miliki dapat mengembangkannya. Dalam lingkungan 

sekolah perlu adanya kerja sama antara pendidik dengan seluruh elemen yang ada di 

lingkungan sekolah dalam menanamkan kecerdasan emosional peserta didik dengan 

menunjukkan hal-hal yang baik dalam mendukung kecerdasan emosional peserta 

didik. 

 

 

 

Sarana dan 

Prasarana 

 

Kerja Sama Faktor 

Pendukung 
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2. Faktor Penghambat 

 

 

Faktor lingkungan, di MI al-Amanah lingkungan sekolah sangat dekat dengan 

lingkungan masyarakat dimana sekolah tersebut memang berada di tengah-tengah 

lingkungan masyarakat. Peneliti melihat bahwa masyarakat disana seenaknya saja 

keluar masuk ke lingkungan sekolah, begitupun peserta didik dapat keluar masuk dari 

lingkungan sekolah pada jam  istirahat. Di lingkungan masyarakat tidak semua akan 

memberikan pengaruh baik kepada peserta didik yang dapat di contoh oleh peserta 

didik. Kedua, dari hasil wawancara salah satu responden, peneliti mendapatkan 

bahwa latar belang keluarga menjadi penghambat dalam menanamkan kecerdasan 

emosional peserta didik. Sesuai hasil yang didapatkan peserta didik jarang datang 

kesekolah dikarenakan harus membantu keluarga dalam mencari nafkah karena 

kekurangan ekonomi. Sehingga peserta didik datang kesekolah apabila akan 

dilaksanakan ualangan atau ujian. Pendekatan dengan peserta didik sangatlah penting,  

tetapi yang peneliti dapatkan bahwa pendekatan pendidik kepada peserta didik 

Kurang. Seharusnya pendidik harus melakukan pendekatan kepada peserta didik agar 

dapat dapat lebih mudah menanamkan kecerdasan emosional anak didinya, 

kepercayaan diri peserta didik akan muncul juga karena adanya motivasi dari 

pendidik. Sarana dan prasaran disisi lain menjadi pendukung akan tetapi menjadi 

penghambat juga karena sesuai dengan hasil observasi peneliti melihat sarana dan 

prasaran tidak begitu memadai karena masih banyak kebutuhan yang di perlukan oleh 

peserta didik yang belum tersedia. 

Faktor 

Penghambat 

Faktor 

Lingkungan 

Kurang 

Kesadaran 
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 Dari hasil wawancara penelitian adapun solusi dari pendidik yaitu dengan 

membantu peserta didik mencari pokok permasalahannya, memberikan pendekatan 

kepada peserta didik, bekerja sama dengan orangtua peserta didik serta menciptakan 

lingkungan yang aman bagi peserta didik.  

Solusi Hambatan dalam Menanamkan Kecerdasan Emosional Peserta 

Didik 

Dasi hasil penelitian maka dapat kita lihat solusi penghambat dalam 

menanamkan kecerdasan emosional pada gambar berikut. 

 

 

Dari pendapat responden di atas bahwa solusi dalam hambatan menanamkan 

kecerdasan emosional peserta didik yaitu mencari pokok permasalahan dan 

memberikan pendekatan. Sesuai hasil observasi yang peneliti lihat, setiap peserta 

didik yang bermasalah dicari apa penyebabnya dan pendidik mencari solusi untuk 

menyelesaikan permasalahan tersebut. Begitupun dengan pendekatan peserta didik, 

pendidik harus lebih dekat dan lebih mengetahui setiap karakter peserta didik agar 

peserta didik sadar dengan apa yang telah di lakukannya. 

Menurut saya solusinya tidak hanya itu saja, kita sebagai calon pendidik yang 

profesional nanti harus bertul-betul dapat memberikan solusi yang jangka panjang 

bagi hambatan yang akan dihadapi oleh peserta didik. Mencari pokok permasalahan 

yang peserta didik hadapi entah masalah dari rumah ataupun masalah dari 

lingkungannya. Pendidik yang profesional harus mengetahui karakter dan sikap 

maupun tingkah laku peserta didik yang di didiknya agar mengetahui bagaimana 

keseharian peserta didiknya baik dirumah maupun di lingkungan sekitarnya. 

Solusi 

Hambatan 

Memberikan 

Pendekatan 

Mencari Pokok 

Permasalahan 
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Dalam lingkungan sekolah harus ada security yang dapat menjaga keamanan 

lingkungan sekolah tersebut, membuat aturan yang dapat mengikat aturan itu dan 

yang melanggar aturan tersebut diberikan hukuman atau sanksi. Tidak hanya itu saja 

kerja sama dengan orangtua pendidik juga sangat penting dengan adanya kerja sama 

maka sebagai pendidik akan mudah mengetahui kepribadian dan tingkah laku peserta 

didik. 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Dari seluruh pembahasan dan penerapan terhadap pokok permasalahan yang 

diajukan dalam skripsi dengan berdasarkan pada data hasil penelitian beserta proses 

penganalisaan, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: 

Usaha pendidik dalam menanamkan kecerdasan emosional peserta didik yaitu 

pemodelan, pemberian pengetahuan, pembiasaan dan pemberian hukuman. Pendidik 

juga harus memahami teori atau ilmu tentang kecerdasan emosional.  

Pendukung dalam menanamkan kecerdasan emosional peserta didik yaitu 

kerja sama antara pendidik, sarana dan prasarana. Dari pendukung tersebut membuat 

pendidik memudahkan dalam menanamkan kecerdasan emosional peserta didik. 

Sedangkan yang menjadi hambatan pendidik dalam menanamkan kecerdasan 

emosional peserta didik ialah faktor lingkungan dan kurang kesadaran antara 

pendidik dengan peserta didik  

 Solusi dari hambatan dalam menanamkan kecerdasan emosional peserta didik 

yaitu dengan membantu peserta didik mencari pokok permasalahannya, memberikan 

pendekatan kepada peserta didik. Menurut saya solusinya tidak hanya itu saja, kita 

sebagai calon pendidik yang profesional nanti harus bertul-betul dapat memberikan 

solusi yang jangka panjang bagi hambatan yang akan dihadapi oleh peserta didik. 

seperti, dalam lingkungan sekolah harus ada security yang dapat menjaga keamanan 

lingkungan sekolah tersebut, membuat aturan yang dapat mengikat aturan itu dan 

yang melanggar aturan tersebut diberikan hukuman atau sanksi. Tidak hanya itu saja 

kerja sama dengan orangtua pendidik juga sangat penting dengan adanya kerja sama 
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maka sebagai pendidik akan mudah mengetahui kepribadian dan tingkahku peserta 

didik. 

B. Implikasi Penelitian 

Dengan adanya penelitian ini, peneliti dapat menyampaikan implikasi 

penelitian tentang Usaha Pendidik dalam Menanamkan Kecerdasan Emosional 

Peserta Didik MI al- Amanah Kec. Binamu Kab. Jeneponto. Dengan adanya usaha 

pendidik dalam menanamkan kecerdasan emosional diharapkan: 

1. Bagi Pendidik  

Diharapkan kepada pendidik agar selalu memberikan usaha terbaik dalam 

menanamkan kecerdasan emosional kepada peserta didik. Pendidik selalu 

memberikan motivasi dan contoh yang baik untuk peserta didik. Memantau peserta 

didik mengenai kecerasan emosional yang dimiliki oleh peserta didik.  

2. Bagi Peserta Didik 

Diharapkan peserta didik dapat termotivasi untuk mengelola dengan baik 

kecerdasan emosional yang dimilikinya dan dapat mengaplikasikannya dengan 

lingkungan sekitarnya. 

3. Bagi Peneliti 

Diharapkan untuk peneliti selanjutnya agar kiranya apabila berkeinginan 

untuk meneliti tentang kecerdasn emosional, terlebih dahulu untuk mengetahui 

kecerdasan emosional itu sendiri untuk menjadi wawasan untuk peneliti. Peneliti 

selanjutnya semoga dapat mengembangkan lagi lebih dalam penelitian tentang 

kecerdasan emosional.  
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MI al-Amanah Jeneponto 

 

  

Suasana halaman sekolah MI al-Amanah Jeneponto 
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Suasana sebelum masuk kedalam kelas untuk menerima pelajaran 

 

Suasana pembelajaran yang sedang berlangsung di dalam kelas 
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Suasana pembelajaran dalam kelas dan peneliti melakukan observasi dalam kelas 

 

Dokumentasi wawancara dengan bapak Ridwan selaku kepala sekolah 

 

 

Wawancara dengan ibu Amriani selaku wali kelas 
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Wawancara dengan bapak Saharuddin selaku guru Mulok 

 

Wawancara dengan Ibu Jumrawati 

  

Wawancara dengan Ibu Mega selaku wali kelas 
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Wawancara dengan salah satu siswa MI al-Amanah Jeneponto 

 

Dokumentasi setelah melakukan wawancara di kantor. 

 

 

Suasana kebesamaan dengan peserta didik 

 

Suasana kantor sekolah. 
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