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PEDOMAN TRANSLITERASI  

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 ا

 

tidak dilambangkan 

 

tidak dilambangkan 

 
 ب

 

ba 

 

b 

 

be 

 
 ت

 

ta 

 

t 

 

te 

 
 ث

 

sa 

 

s 

 

es (dengan titik di atas) 

 
 ج

 

jim j 

 

je 

 
 ح

 

ha 

 

h 

 

ha (dengan titik di bawah) 

 
 خ

 

kha 

 

kh 

 

ka dan ha 

 
 د

 

dal 

 

d 

 

de 

 
 ذ

 

zal 

 

z 

 

zet (dengan titik di atas) 

 
 ر

 

ra 

 

r 

 

er 

 
 ز

 

zai 

 

z 

 

zet 

 
 ش

 

sin 

 

s 

 

es 

 
 ش

 

syin 

 

sy 

 

es dan ye 

 
 ص

 

sad 

 

s 

 

es (dengan titik di bawah) 

 
 ض

 

dad 

 

d 

 

de (dengan titik di bawah) 

 
 ط

 

ta 

 

t 

 

te (dengan titik di bawah) 

 
 ظ

 

za 

 

z 

 

zet (dengan titik di bawah) 

 
 ع

 

‘ain 

 

‘ 

 

apostrof terbalik 

 
 غ

 

gain 

 

g 

 

ge 

 
 ف

 

fa 

 

f 

 

ef 

 
 ق

 

qaf 

 

q 

 

qi 

 
 ك

 

kaf 

 

k 

 

ka 

 
 ل

 

lam 

 

l 

 

el 

 
 و

 

mim 

 

m 

 

em 

 
ٌ 

 

nun 

 

n 

 

en 

 
 و

 

wau 

 

w 

 

we 

 
 هـ

 

ha 

 

h 

 

ha 

 
 ء

 

hamzah 

 

’ 

 

apostrof 

 
 ى

 

ya 

 

y 

 

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

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

(’). 

2. Vokal 

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

tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. 

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, 

transliterasinya sebagai berikut: 

 

 

 

 

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara 

harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu: 

 

 

 

 Contoh: 

 kaifa : كَـيْـفََ 

 haula : هَـوَْلََ 

 

 

 

 

Nama Huruf Latin Nama Tanda 

fathah a a َ ا 
kasrah i i َ ا 
dammah u u َ ا 

Nama 

 

Huruf Latin 

 

Nama 

 

Tanda 

 
fathah  dan ya’ 

 

ai a dan i ََْـي 

 
fathah dan wau 

 

au a dan u 

 

 ـوََْ
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3. Maddah 

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, 

transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu: 

 

 

 

 

 Contoh: 

 mata : يـاَتََ

 rama : رَيَـي

 qila : لِـيْـمََ 

 yamutu : يَـًـوُْتَُ

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, transliterasinya 

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 dengan ha (h). 

Contoh: 

طْفَالَِرَوْضَـةََُالََ  : raud}ah al-atfal 

ـدِيْـَُـةََُانَْـفـاَضِــهةَ ًَ ُ   انَْـ  : al-madinah al-fadilah 

ــة ًَ ُ   انَـحِْـكْـ  : al-hikmah 

 

Nama 

 

Harakat dan 

Huruf 

Huruf dan  

Tanda 

Nama 

 
fath}ah dan alif atau ya>’ َََاَ|َ...َََى... 

d}ammah dan wau ــُـو 

a 

u 

a dan garis di atas 

kasrah dan ya’ i i dan garis di atas 

u dan garis di atas 

 ــِـــي
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5. Syaddah (Tasydid) 

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan 

dengan sebuah tanda tasydid (  dalam transliterasi ini dilambangkan dengan ,( ــّ 

perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah. 

Contoh: 

ََ  rabbana : رَبـّـَُا

ََ  najjaina : ََـجّـيَْــُا

ُ   انَــْحَـكَّ  : al-haqq 

 nu‚ima : َعُـّـِىََ

 aduwwun‘ : عَـدوَُ 

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

kasrah ( ّـــــِى), maka ia ditransliterasi seperti huruf maddah menjadi i. 

Contoh: 

 Ali (bukan ‘Aliyy atau ‘Aly)‘ : عَـهِـيَ 

 Arabi (bukan ‘Arabiyy atau ‘Araby)‘ : عَـرَبــِيَ 

6. Kata Sandang 

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan hurufَال 
(alif lam ma‘arifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi 

seperti biasa, al-, baik ketika ia 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: 

ـصَُ ًْ  al-syamsu (bukan asy-syamsu) : انَشَّـ

نــْسَنــَة ُ   انَسَّ  : al-zalzalah (az-zalzalah) 

ُ   انَــْفَـهْسَـفَة  : al-falsafah 
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 al-biladu : انَــْبـــِلادََُ

7. Hamzah 

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

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

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

Contoh: 

َْ ٌََتـأَ يُـرُوْ  : ta’muruna 

وْعَُ  ‘al-nau : انَــُّـَ

 syai’un : شَـيْءَ 

 umirtu : أيُِـرْتَُ

8. Penulisan Kata Arab yang Lazim Digunakan dalam Bahasa Indonesia 

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi 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 sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, atau lazim 

digunakan dalam dunia akademik tertentu, tidak lagi ditulis menurut cara 

transliterasi di atas. Misalnya, kata al-Qur’an (dari al-Qur’an), alhamdulillah, dan 

munaqasyah. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian 

teks Arab, maka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh: 

Fi Zilal al-Qur’an 

Al-Sunnah qabl al-tadwin 

9. Lafz al-Jalalah (الله) 

Kata ‚Allah‛ yang didahului partikel seperti huruf jarr dan huruf lainnya 

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

huruf hamzah. 

Contoh: 

َاللهَِ ٍُ للَِبِا  dinullah دِيـْ  billah   
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Adapun ta’ marbutah di akhir kata yang disandarkan kepada lafz al-

jala>lah, ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh: 

ةَِاللهَِ ًَ  hum fi rahmatillah    هُـىَْفيَِْرَحـــْ

10. Huruf Kapital 

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (All Caps), dalam 

transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Inna awwala baitin wudi‘a linnasi lallazi bi Bakkata mubarakan 

Syahru Ramadan al-lazi unzila fih al-Qur’an 

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

(bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu 

harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi. 

Contoh: 

 

 

 

 

 

 

 

Abu al-Walid Muhammad ibn Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abu al-Walid 
Muhammad (bukan: Rusyd, Abu al-Walid Muhammad Ibnu) 

Nasr Hamid Abu Zaid, ditulis menjadi: Abu Zaid, Nasr H{amid (bukan: Zaid, 
Nasr Hamid Abu) 
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B. Daftar Singkatan 

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah: 

swt. = subhanahu wa ta‘ala  

saw. = s}allallahu ‘alaihi wa sallam 

a.s. = ‘alaihi al-salam 

H = Hijrah 

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 Ali ‘Imran/3: 4 

HR = Hadis Riwayat 

KKG  = Kelompok kerja guru 

PAI = Pendidikan agama Islam 

SD = Sekolah dasar 

BP = Budi pekerti 

LCD = liquid crystal display 

GPAI = Guru pendidikan agama Islam 

KKM = Kriteria ketuntasan minimal 

ICT = Information and cummunication technology 
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ABSTRAK 

Nama  : Muhammad Syaiful Haq 

Nim  : 80200218031 

Judul  : Peran Kelompok Kerja Guru (KKG) Dalam Meningkatkan 

Kompetensi Guru Pendidikan Agama Islam Di Kota Makassar 

 

Tujuan penelitian ini adalah untuk: 1) Mendeskripsikan Peran, Fungsi 

dan yang dilakukan oleh Kelompok Kerja Guru PAI dalam meningkatkan 

Kompetensi Guru PAI & BP di Kota Makassar. 2) Mendeskripsikan hasil 

peningkatan kompetensi Guru PAI & BP. 3) Mendeskripsikan faktor pendukung 

dan penghambat dalam meningkatkan Kompetensi Guru PAI & BP Melalui 

Keberadaan Kelompok Kerja Guru Pendidikan Agama Islam di Kota Makassar. 

Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif. Pendekatan 

penelitian yang digunakan adalah fenomologis, pedagogis dan manejerial. 

Sumber data adalah Penasehat, Ketua, Kordinator Bidang, Anggota KKG PAI 

Kota Makassar dan guru yang mengikuti program peningkatan kompetensi. 

Metode pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara, dan 

dokumentasi, teknik pengolahan data, dan analisis data dilakukan melalui 

reduksi data, penyajian data, verifikasi dan penarikan kesimpulan, pengujian 

keabsahan data yang dilakukan adalah tringulasi sumber, metode dan waktu. 

Hasil penelitian ini adalah: 1) Peran kelompok kerja guru dalam 

meningkatkan kompetensi guru PAI & BP di Kota Makassar dapat dilihat pada 

intensnya kegiatan yang dilaksanakan, seperti Peningkatkan kompetensi 

pedagogik yaitu melalui pelatihan simulasi pengajaran. Peningkatkan 

kompetensi kepribadian Guru dengan kajian keagamaan, tadarrus al-Qur’an dan 

seminar kepribadian. Peningkatkan kompetensi sosial yaitu dari pertemuan 

rutin, saling berkunjung, bakti sosial, berbagi takjil pada bulan ramadhan. 

Peningkatkan Kompetensi profesional Guru yaitu melalui pelatihan dan 

workshop seperti pelatihan ICT dan pedalaman literatur PAI. 2) Hasil 

Peningkatkan kompetensi pedagogik yaitu guru memiliki keterampilan 

membuka, menutup menjelaskan, bertanya, memberi penguatan, menggunakan 

media, membimbing diskusi, mengelola kelas, variasi dan evaluasi 

pembelajaran. Hasil Peningkatkan kompetensi kepribadian yaitu penggunaan 

pakaian yang syar’i, sikap yang ramah dan lembut, menjadi teladan. Hasil 

Peningkatkan kompetensi sosial yaitu menguatkan rasa empati, solid, tercipta 

komunikasi yang baik. Hasil Peningkatkan Kompetensi profesional yaitu 

terampil dalam penggunaan media pembelajaran dan mengetahui secara luas & 

dalam materi tentang PAI & BP 3) Faktor pendukung meningkatkan kompetensi 
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yaitu adanya guru memiliki pengalaman dalam melaksanakan proses 

pembelajaran, kedisiplinan, kebijakan kepala sekolah serta lingkungan sekolah 

yang kondusif. Sedangkan faktor penghambat adalah sarana dan prasarana 

sekolah, minimnya kemampuan beberapa guru menggunakan media elektronik, 

alokasi waktu pelajaran yang kurang, serta seringnya pergantian kurikulum. 

Implikasi dari penelitian ini adalah: 1) Pengurus KKG PAI lebih 

proaktif dalam memotivasi guru PAI & BP untuk meningkatkan kompetensinya 

dan menciptakan suatu keakraban yang mendalam antara sesama pengurus 

dengan melakukan pertemuan secara rutin melalui zoom meeting. 2) Pengurus 

KKG PAI aktif dalam kepengurusan dan pada setiap pelaksanaan program kerja 

terutama dalam meningkatkan kompetensi guru PAI & BP. 3) Saran dan 

masukan dari berbagai pihak dapat diterima jika sesuai dengan yang dibutuhkan 

agar dalam pelaksanaanya dapat lebih maksimal.   
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Kompetensi seorang guru merupakan bagian dari inti sebuah pengajaran 

dimana seorang guru memiliki wewenang untuk menentukan bahan ajar, materi, 

maupun alat-alat untuk tercapainya proses belajar mengajar yang efektif. Hal ini 

selaras dengan pengertian kompetensi yang secara terminologi yaitu pengetahuan, 

keterampilan seseorang dan nilai-nilai dasar yang bisa merefleksikan berfikir anak 

yang bertindak langsung dan secara terus menerus menjadi kompeten dan 

memiliki keterampilan dan nilai-nilai terhadap sesuatu.
1
 Menurut Darmadi 

problem kompetensi diantaranya adalah penggunaan metode yang tepat yang 

harus dipilih bijak oleh guru dalam proses belajar mengajar. Jika seorang guru 

tidak memahami dirinya sendiri maka akan berakibat pada kinerja kerja, 

penggunaan media dan pemilihan metode pembelajaran. Jika guru tidak dapat 

memahami metode maka akan berdampak besar pada keberhasilan guru dan 

peserta didik. Karena, keduanya sangat berperan penting dan tidak bisa 

terpisahkan.
2
 

Kompetensi yang dimiliki seorang guru setidaknya mencapai tugas dan 

fungsinya dalam menjalankan tugas, tugas dan fungsi guru yang termaktub dalam 

Undang-Undang guru dan Dosen No.14 Tahun 2005 yang berbunyi Guru 

                                                           

1
Abdul Majid dan Dian Andayani, Pendidikan Agama Islam Berbasis Kompetensi Konsep 

dan Implementasi Kurikulum 2004 (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2005), h. 9. 

2
Hamid Darmadi, Kemampuan Dasar Mengajar Landasar Konsep dan Implementasi 

(Bandung: Alfabeta, 2009), h. 36. 
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merupakan ”Pendidik yang profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, 

dan membimbing, mengarahkan, melatih, menilai dan mengevaluasi siswa pada 

pendidikan siswa usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan 

pendidikan menengah.
3
 

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2008 Tentang 

Guru pasal 2, secara eksplisit dijelaskan bahwa: Guru wajib memiliki Kualifikasi 

Akademik, Kompetensi, Sertifikat Pendidik, sehat jasmani dan rohani, serta 

memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional.
4
 

Kualifikasi akademik yang dimaksud dalam pasal 2 tersebut adalah 

seorang guru atau calon guru harus minimal berijazah S1 atau D-IV kependidikan, 

sehingga pada masa mendatang tidak ada lagi perekrutan tenaga pendidik non S1 

pendidikan, begitu juga dengan S1 pendidikan yang tidak linear dengan bidang 

studi yang diampunya di sekolah, direkomendasikan untuk menempuh pendidikan 

lanjutan yang sesuai. 

Selanjutnya guru harus memiliki dan menguasai beberapa kompetensi atau 

kemampuan-kemampuan yang sesuai dengan profesinya, sebagaimana yang 

dijelaskan dalam pasal 3 PP Nomor 74 tahun 2008 Tersebut bahwa kompetensi 

adalah seperangkat pengetahuan, keterampilan, dan perilaku yang harus dimiliki, 

dihayati, dikuasai, dan diaktualisasikan oleh guru dalam melaksanakan tugas 

                                                           
3
Undang-Undang, Guru dan Dosen, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005).h.2 

4
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia 

Nomor 74 Tahun 2008 Tentang Guru (Jakarta: CV. Eko Jaya, 2008), h. 7 
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keprofesionalannya.
5
 kompetensi yang dimaksud meliputi, kompetensi pedagogik, 

kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, kompetensi profesional.
6
 

Menurut Suyanto dan Djihad Hisyam dalam bukunya bahwa “Profesional 

ialah, pengetahuan yang luas dari masing-masing bidang studi yang diajarkan 

kepada siswa, dan dapat memilih dari berbagai metode mengajar di dalam proses 

belajar mengajar berlangsung”.
7
 Pada intinya seorang guru yang profesional 

seharusnya ia memiliki keterampilan untuk melaksanakan segala bentuk tugas 

pendidikan dan pelaksanaan pengajaran secara baik dan terukur. Dan kompetensi, 

yang artinya “kecakapan, kemampuan pengetahuan dan keterampilan.
8
 

Allah swt menjadikan dunia sebagai tempat mencari (hasil) yang baik 

yaitu kebahagiaan di akhirat. Seorang guru yang dituntut untuk ikhlas dalam 

mengajar, membimbing dan menjalankan perannya di sekolah. Dan seorang guru 

juga dituntut untuk memiliki kompetensi yang baik dalam dirinya, dan yang 

sesuai dengan firman Allah dalam QS. Al-„An‟am/6:135. 

قلُْ يٰقَوْمِ اعْوَلوُْا عَلٰى هَكَاًَتِكُنْ اًِِّيْ عَاهِل ٌۚ فَسَوْفَ تعَْلوَُوْىََۙ هَيْ تكَُوْىُ لَهٗ عَاقبَِةُ الدَّارِِۗ 

 اًَِّهٗ لََ يفُْلِحُ الظّٰلِوُوْىَ 

 

 

                                                           

5
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia 

Nomor 74 Tahun 2008 Tentang Guru, h. 9. 

6
Abdul Majid dan Dian Andayani, Pendidikan Agama Islam Berbasis Kompetensi Konsep 

dan Implementasi Kurikulum 2004, h. 9. 

7
Suyanto dan Djihad Hisyam, Kompetensi Guru Sebuah Tuntutan (Bandung: Gressindo, 

2000), h. 109. 

8
Mochammad Uzer Usman, Menjadi Guru Profesional (Cet. XVII; Bandung: Remaja 

Rosdakarya, 2005), h. 14. 
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Terjemahnya:  

Katakanlah (Muhammad) "Wahai kaumku, berbuatlah menurut 
kedudukanmu, aku pun berbuat (demikian). Kelak kamu akan mengetahui, 
siapa yang akan memperoleh tempat (terbaik) di akhirat (nanti). 
Sesungguhnya orang-orang yang zalim itu tidak akan beruntung.

9
 

 
Pendidikan merupakan salah satu nilai terpenting yang tidak dapat 

tergantikan dalam kehidupan suatu bangsa. Pendidikan mampu membawa 

generasi muda sebagai cikal bakal penerus bangsa untuk mampu memimpin dan 

merubah ke arah yang lebih baik lagi. Pendidikan merupakan suatu usaha dari 

setiap bangsa dan negara untuk meneruskan dan menurunkan pengetahuan dari 

generasi berikutnya. Salah satu bentuk tanggung jawab yang harus diemban oleh 

lembaga pendidikan adalah mendidik mereka dengan akhlak yang mulia. Sesuai 

dengan UU No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional:  

Pendidikan adalah usaha sadar terencana untuk mewujudkan suasana belajar 
dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan 
potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian 
diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang 
diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan Negara.

10
 

 
Seperti yang tampak fungsi dan tujuan Pendidikan Agama Islam ialah 

menumbuhkan, meningkatkan, mengembangkan potensi nilai keagamaaan dan 

ketaqwaan kepada Allah swt, melalui pembekalan pengetahuan, pengalaman serta 

pendalaman materi terhadap peserta didik terkait dengan nilai Agama Islam. 

Salah satu cara untuk melihat bagaimana pengembangan seorang guru 

dalam meningkatkan keprofesionalannya dapat dilihat dari seorang guru tersebut 

                                                           
9
Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya (Bandung: Fokus Media, 2011), h. 

145. 

10
Undang-Undang RI No 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, (Bandung: 

Citra Umbara, 2003), h. 3. 



5 
 

 
 

dalam memanfaatkan berbagai sumber belajar dalam proses belajar mengajar. 

Pada saat ini masih sering ditemukan guru Pendidikan Agama Islam (PAI) dalam 

mentransfer ilmu, menyampaikan pembelajaran dalam bentuk ceramah, hal 

tersebut dapat membuat peserta didik merasa bosan dan ia merasa tidak tertarik 

pada mata pelajaran Pendidikan Agama Islam ini. 

Seorang guru terlebih guru pendidikan agama Islam harus dapat 

menciptakan proses pembelajaran dengan suasana belajar yang nyaman dan 

menarik baik dari cara penyampaian, strategi yang dipakai dalam proses 

pembelajaran serta metode yang tepat dalam proses pembelajaran tersebut. 

Dengan hal tersebut sebagai seorang guru sebaiknya dapat memanfaatkan 

berbagai sumber belajar yang ada dan memberikan sedikit motivasi agar mereka 

antusias dalam mengikuti pembelajaran. 

Proses pembelajaran tidak hanya dengan menggunakan metode ceramah 

saja, maka sebagai seorang guru PAI & BP di tuntut untuk profesional dalam 

mengelola dan memanfaatkan sumber belajar yang baik dan dapat menunjang 

keberhasilan peserta didik. Kelompok Kerja Guru merupakan organisasi profesi 

guru yang bersifat independen yang dapat berfungsi untuk memajukan profesi, 

meningkatkan kompetensi, karir, wawasan pendidikan, perkembangan profesi, 

kesejahteraan dan pengabdian pada masyarakat.
11

  

Kelompok Kerja Guru PAI adalah wadah atau forum profesional guru PAI 

& BP Sekolah Dasar baik di tingkat kecamatan maupun di tingkat kabupaten/kota 

                                                           
11

Undang-Undang RI No 14 tahun 2005, Bab IV, bagian Ke-Sembilan, Organisasi 

Profesi dan kode etik, Pasal 41 (Bandung: Citra Umbara, 2003), h. 45. 
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yang memegang peranan penting dan strategis dalam meningkatkan kompetensi 

guru PAI & BP sehingga menjadi lebih profesional dalam menjalankan tugas 

pembelajarannya bukan sekedar transfer of knowledge tetapi juga transfer of 

values. Agar peran Kelompok Kerja Guru PAI sebagai kelompok atau organisasi 

profesional, dapat bekerja secara maksimal maka harus diberdayakan di segala 

bidang, seperti dari segi pengelolaan atau manajemen, perencanaan program, 

pelaksanaan program, evaluasi program, pengembangan program, dan strategi 

pembinaan guru PAI & BP, sehingga sebagai perpanjangan tangan Kementerian 

Agama dalam sosialisasi kebijakan pemerintah menjadi lebih bermakna serta 

dapat menunjukkan bukti nyata eksistensinya terhadap peningkatan kualitas dan 

kompetensi guru.
12

  

Kelompok Kerja Guru PAI adalah wadah kegiatan profesional untuk 

meningkatkan pengetahuan dan kemampuan serta untuk membina hubungan 

kerjasama secara koordinatif dan fungsional antar sesama guru PAI & BP yang 

bertugas pada Sekolah Dasar.
13

 Direktorat Jenderal Pendidikan Agama Islam 

Kementerian Agama Republik Indonesia, sebagai penanggung jawab dalam hal 

peningkatan sumber daya manusia guru PAI & BP, baik melalui berbagai bentuk 

pelatihan-pelatihan dan workshop-workshop, atau pemberian bantuan beasiswa 

kepada guru atau calon guru PAI & BP yang akan atau yang sementara 

menempuh pendidikan bidang PAI, maupun berupa bantuan dana blockgrand 

                                                           

12
Direktorat Jenderal Pendidikan Agama Islam Kementrian Agama RI, Buku Juknis Dana 

Operasional  PAI Kab-Kota Tahun 2015 (Jakarta: 2015), h. 3. 

13
Departemen Agama RI Direktorat Jenderal Pendidikan Islam, Pedoman Kelompok 

Kerja Guru Pendidikan Agama Islam Sekolah Dasar, Direktorat Pendidikan Agama Islam pada 

Sekolah, (Jakarta: 2008), h. 3. 
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langsung kesemua  guru PAI & BP Kabupaten/Kota, yang tujuannya semata mata 

meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan kompetensi guru PAI & BP. 

Namun nampaknya upaya tersebut belumlah maksimal, karena 

kenyataannya tidak semua guru PAI & BP didaerah bisa merasakannya secara 

langsung, karena sistem yang ada hanya berupa penunjukan ataupun perwakilan 

yang terkadang perwakilan itu tidak memilki kompetensi dibidang itu, sehingga 

hasil yang diperolehnya melalui pelatihan tidak dapat diaplikasikan untuk dirinya 

sendiri, terlebih lagi untuk membaginya kepada sesama guru PAI & BP. 

Begitupun dengan keberadaan Kelompok Kerja Guru PAI baik di tingkat 

kecamatan maupun di tingkat kabupaten/kota saat ini, masih jauh dari kata layak 

dan kemampuannya dalam mengembangkan kompetensi guru masih selalu 

diragukan, hal tersebut dikarenakan, Visi, misi dan tujuan organisasi yang kurang 

terarah, Manajemen organisasi tidak berfungsi, Pengurus dan anggota cenderung 

pasif, Program kerja kurang maksimal dalam pelaksanaanya.  

Seperti yang dikemukakan Bapak Suardi Ketua KKG PAI Kota Makassar 

periode 2021-2025 sekaligus Guru PAI di SDN Areopala
 
mengatakan bahwa: 

KKG PAI Kota makassar ini merupakan salah satu wadah yang paling Besar 
Jumlah Porsenil dan sentral, dengan tujuan utamanya meningkatkan 
kompetensi guru-guru PAI dan menggalang solidaritas serta memperkuat 
silaturahim diantara mereka.  KKG PAI Kota Makassar merupakan induk 
dari KKG PAI tingkat kecamatan yang ada di Kota Makassar dan pengurus-
pengurusnya perwakilan dari 14 kecamatan, dengan harapan semua 
informasi terbaru yang diterima di  KKG PAI Kota bisa lebih efektif 
tersampaikan kepada guru-guru PAI & BP yang ada di kecamatan di Kota 
Makassar karena adanya perwakilan-perwakilan tersebut. Namun dari 67 
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pengurus tidak semua pengurus aktif. Terutama dalam kehadirannya dalam 
pertemuan rutin setiap bulan dan beberapa program kerja yang terlaksana

14
 

Berdasarkan penjelasan tersebut senada dengan pendapat Bapak Ruslan 

Anggota Kelompok Kerja Guru PAI Kota Makassar periode 2021-2025 sekligus 

Guru PAI SDN Mangkura 5 Kecamatan Ujung Pandang
 
mengatakan bahwa: 

Organisasi Kelompok Kerja Guru Pendidikan Agama Islam Kota Makassar 
pada periode sekarang, kami harapkan mampu menjalankan fungsi dan 
perannya sebagai wadah bagi guru-guru PAI & BP untuk meningkatkan 
kompetensi dan kreatifitas guru, sehingga kualitas pembelajaran di sekolah 
juga dapat meningkat. Harapannya semua pengurus dapat aktif namun 
kenyataannya tidak begitu

15
 

 
Dari hasil wawancara di atas, menarik untuk dilakukan penelitian dan 

pengkajian yang mendalam tentang model kegiatan peningkatan kompetensi Guru 

Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti melalui Kelompok Kerja Guru di Kota 

Makassar, sehingga nantinya dapat menjadi acuan untuk membuat rencana 

strategis dalam mengoptimalkan kompetensi guru terhadap peningkatan mutu 

pembelajaran. Agar kualitas pendidikan di sekolah terwujud sesuai dengan apa 

yang seharusnya dan apa yang diharapkan, karena pengembangan kompetensi 

guru sangat diharapkan dalam rangka peningkatan kualitas sumber daya manusia 

secara umum.  

Adapun program kerja Kelompok Kerja Guru Pendidikan Agama Islam 

periode 2021-2025 untuk meningkatkan kompetensi Guru PAI dan BP yaitu: 

1. Pelatihan program pengembangan keprofesioalan berkelanjutan (PPKB)  
2. Workshop pembelajaran dan penilaian 
3. Sosialisasi kurikulum PAI 
4. Pelatihan model-model pembelajaran 
5. Pelatihan pengembangan pembelajaran berbasis ICT 

                                                           
14

Suardi (39), Ketua KKG PAI Kota Makassar, Wawancara, Makassar, 12 September 

2021. 

15
Ruslan (36 tahun), Anggota KKG PAI Kota Makassar, Wawancara, Makassar, 23 

September   2021 



9 
 

 
 

6. Peningkatan kompetensi spritual melalui pengajian dan pelaksanaan hari 
besar Islam 

7. Pelatihan peningkatan BTQ bagi guru PAI & BP 
8. Pelatihan DAI bagi guru PAI & BP 
9. Pelatihan penyelenggaraan jenazah

16
 

Berdasarkan hasil observasi awal peneliti dan wawancara menemukan 

bahwa kehadiran dalam pertemuan rutin bulanan dan program kerja yang 

terlaksana tidak semua pengurus hadir dan aktif mengambil peran dan tanggung 

jawabnya. Berdasarkan ketidaksesuain tujuan dari KKG dengan realitas yang 

terjadi di lapangan maka peneliti tertarik untuk meneliti tentang bagaimana peran 

dan fungsi, model kegiatan yang dilakukan KKG PAI Kota Makassar dalam 

meningkatkan kompetensi Guru Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti serta 

faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaanya.  

Berdasarkan uraian latar belakang di atas maka peneliti merasa tertarik 

untuk mengangkatnya menjadi sebuah tesis yang berjudul: “Peran Kelompok 

Kerja Guru (KKG) Dalam Meningkatkan Kompetensi Guru Pendidikan 

Agama Islam di Kota Makassar” 

B. Fokus Penelitian Dan Deskripsi Fokus 

1. Fokus penelitian 

Fokus penelitian merupakan batasam dalam melakukan sebuah penelitian 

agar peneliti dapat menentukan batas-batas yang akan dikaji. Adapun fokus 

Penelitian ini yaitu peran kelompok kerja guru pendidikan agama islam kota 

makassar dalam meningkatan kompetensi guru pendidikan agama islam dan budi 

pekerti. Adapun yang peneliti maksud dalam hal ini adalah peran dan fungsi 

                                                           
16

Dokumen Program Kerja KKG PAI Kota Makassar Periode 2020-2024 
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Kelompok Kerja Guru Pendidikan Agama Islam Kota Makassar sebagai wadah 

bagi guru-guru pendidikan agama Islam dan budi pekerti untuk meningkatkan 

kompetensi dan kreatifitas guru, sehingga kualitas pembelajaran di sekolah dapat 

meningkat. 

2. Deskripsi Fokus Penelitian 

Deskripsi fokus penelitian adalah penjelasan mengenai fokus kajian dalam 

penelitian dengan maksud memudahkan menemukan dan mengkaji sebuah 

kebenaran dalam sebuah penelitian sehingga tidak terjadi penelitian yang berbeli-

belit. Adapun deskripsi fokusnya yaitu Kompetensi guru Pendidikan Agama 

Islam, dalam hal ini adalah kompetensi pedagogik, yaitu kemampuan mengelola 

pembelajaran, perancangan pembelajaran, pelaksanaan pembelajaran, evaluasi dan 

pengembangan peserta didik. kompetensi professional, yaitu penguasaan materi 

pelajaran dan mendalam. kompetensi kepribadian, yaitu sifat yang baik, stabil, 

dewasa, arif, bijaksana, berwibawa, berakhlak mulia, dapat menjadi teladan, 

mengevaluasi diri dan mampu mengembangkan dirinya. kompetensi sosial, yaitu 

mampu berkomunikasi, bergaul secara efektif dan efesien dengan peserta didik, 

sesama pendidik, tenaga pendidik, orang tua atau wali peserta didik dan 

masyarakat.  

NO Fokus Penelitian Deskripsi Fokus 

1 Peran Kelompok Kerja Guru 

(KKG) Dalam Meningkatkan 

Kompetensi Guru Pendidikan 

Agama Islam di Kota 

a. Pelaksanaan program kerja KKG PAI 

Kota Makassar dalam meningkatkan 

kompetensi guru pendidikan agama Islam 

yaitu: 
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Makassar 1. Kompetensi Pedagogik 

2. Kompetensi professional 

3. Kompetensi kepribadian 

4. Kompetensi sosial 

b. Hasil yang diperoleh oleh guru PAI & BP 

setelah mengikuti program peningkatan 

kompetensi pedagogik, professional, 

kepribadian dan sosial. 

c. Faktor pendukung dan penghambat dalam 

pelaksanaan program kerja KKG PAI 

untuk meningkatkan kompetensi guru PAI 

& BP. 

 

C. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang dan Fokus penelitian di atas maka rumusan 

masalah yang penulis ajukan dalam penelitian ini adalah: 

1. Bagaimana Peran Kelompok Kerja Guru (KKG) Pendidikan Agama Islam 

di Makassar ? 

2. Bagaimana hasil peningkatan kompetensi guru Pendidikan Agama Islam 

melalui Kelompok Kerja Guru (KKG) di Makassar ? 

3. Apa faktor pendukung dan penghambat Kelompok Kerja Guru PAI dalam 

menigkatkan Kompetensi Guru PAI di Makassar ? 
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D. Penelitian Relevan 

Berdasarkan penelusuran terhadap literatur yang memiliki hubungan 

dengan pokok masalah, penulis melakukan kajian pustaka dengan melakukan 

telaah terhadap teori dan karya-karya ilmiah yang berkaitan dengan pembahasan 

ini. Tujuan pengkajian pustaka ini antara lain agar fokus penelitian tidak 

merupakan pengulangan dari penelitian sebelumnya, melainkan untuk mencari sisi 

lain yang signifikan untuk diteliti dan dikembangkan. Selanjutnya beberapa karya 

tulis ilmiah yang dianggap representative untuk dijadikan rujukan yaitu dari 

beberapa penelitian sebelumnya yang memiliki kemiripan dan relevansi dengan 

penelitian ini, di antaranya: 

Disertasi Syaripuddin, mengungkapkan perlunya ditanamkan 

profesionalitas guru Pendidikan Agama Islam (PAI) dalam Musyawarah Guru 

Mata Pelajaran (MGMP) untuk memperoleh gambaran hasil kontribusi MGMP 

PAI dalam membangun profesionalitas guru di SMA kabupaten Sidenreng 

Rappang dan untuk menemukan faktor pendukung dan penghambat serta upaya 

yang dilakukan dalam mengatasi masalah MGMP PAI pada SMA di kabupaten 

Sidenreng Rappang. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa keberadaan MGMP 

PAI pada SMA di kabupaten Sidenreng Rappang, telah berjalan sesuai dengan 

standar pengelolaan MGMP yang dipersyaratkan. Selain itu, kontribusi MGMP 

PAI pada SMA di kabupaten Sidenreng Rappang dapat meningkatkan 

profesionalitas guru PAI, baik dilihat dari kompetensi pedagogik, kompetensi 
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kepribadian, kompetensi sosial, kompetensi profesional, maupun kompetensi 

kepemimpinan.
17

 

Dalam penelitian ini telah mengungkapkan peran dan fungsi MGMP pada 

tingkatan SMA sudah berjalan secara maksimal dan memberikan kontribusi 

positif terhadap peningkatan kompetensi profesional guru PAI pada tingkat SMA 

di kabupaten Sidenreng Rappang, namun pada penilitian ini peneliti berfokus pada 

peran dan Fungsi  PAI di Kota Makassar. 

Fitri Octa Ryani dalam Penelitiannya yang membahas terkait kompetensi 

profesional guru pai di Bandar Lampung bahwa di lapangan guru PAI tersebut 

memiliki kemampuan yang baik. Guru PAI memiliki wawasan dalam mengelola 

sumber belajar hal ini terlihat saat peneliti melakukan observasi di kelas, dengan 

guru yang saat melakukan pembelajaran memakai buku cetak dan memakai 

panduan LKS, guru tersebut menggunakan LCD sebagai penunjang media 

pembelajaran agar siswa mendapatkan pelajaran dengan baik dan efisien. Dalam 

penelitian di atas belum mengungkapkan peran Kelompok Kerja Guru PAI di 

Kota tersebut dalam meningkatkan dan mengoptimalkan Kompetensi Profesional 

Guru PAI yang ada di daerah tersebut. 

Abdul Gani, dalam hasil penelitiannya menunjukkan: (1) Pelaksanaan 

kegiatan Kelompok Kerja Guru  PAI Kecamatan Parayaman sudah terlaksana 

dengan baik. Hal ini dapat dilihat dari program kegiatan sudah disusun sistematis 

dan sesuai dengan permasalahan, (2) Kedisiplinan guru Pendidikan Agama Islam 

dalam mengikuti kegiatan Kelompok Kerja Guru sudah baik, hal ini dapat dilihat 

                                                           

17
Syaripuddin, “Kontribusi Musyawarah Guru Mata Pelajaran dalam Membangun  

Profesionalitas Guru Pendidikan Agama Islam pada SMA di Kabupaten Sidenreng Rappang”, 

Disertasi, (Makassar: UIN Alauddin Makassar, 2015) 
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dari kehadiran peserta (guru-guru) dalam kegiatan Kelompok Kerja Guru PAI 

Kecamatan Parayaman, Selanjutnya dilihat dari keaktifan guru (peserta Kelompok 

Kerja Guru) dengan mengajukan pertanyaan, merespon pertanyaan guru lain, 

saling berbagi informasi dengan interaksi banyak arah, yaitu peserta dengan 

peserta, peserta dengan tutor dan sesama tutor, 3) Kompetensi pedagogik guru 

Pendidikan Agama Islam SD Negeri gugus sudah baik yaitu Program 

pembelajarannya disiapkan dengan baik, selanjutnya pembelajaran dan program 

penilaian berpedoman pada persiapan yang telah disusun sebelumnya.
18

 

Dari hasil penelitian di atas ada beberapa perbedaan hasil observasi awal 

antara Peran Kelompok Kerja Guru yang ada dilokasi peneliti dan peran 

Kelompok Kerja Guru yang diungkapkan oleh penelitian di atas sehingga peneliti 

tertarik melihat benang merah dan konplik yang ada pada lokasi penelitian yang 

ada di lokasi peneliti.  

Tesis Harmika mengungkap keteladanan, kedisiplinan, tanggung jawab, 

menemukan integrasi kompetensi kepribadian guru pendidikan agama Islam 

dalam membentuk karakter peserta didik, dan mengetahui faktor pendukung dan 

penghambat guru pendidikan agama Islam serta upaya yang dilakukan untuk 

mengembangkan pendidikan karakter peserta didik MTs Mursyidul Awwam 

Cenrana. Hasil dari penelitaian ini menunjukkan bahwa kompetensi kepribadian 

yang dimiliki oleh seorang guru akan menjadi teladan dalam membentuk karakter 

peserta didik di MTs Mursyidul Awwam Cenrana kab. Bone. 

                                                           

18
Abdul Gani, “Peran Kelompok Kerja Guru Pendidikan Agama Islam Dalam 

Meningkatan Kompetensi Paedagogik Guru Di Sekolah Dasar Negeri Gugus Kecamatan 

Parayaman Kabupaten Ogan Ilir”, Tesis (Parayaman: 2014) 
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Dalam penelitian ini mengungkapkan terkait Profesionalitas seorang guru 

PAI akan berdampak pada karakteristik siswa, oleh sebab itu peran dan 

kompetensi profesional seorang guru sangatlan penting namun tercapainya hal 

tersebut memerlukan bantuan dan support semua pihak baik sekolah, Kelompok 

Kerja Guru, dan Pemerintah demi menunjang dan meningkatkan kompetensi 

tersebut. 

Berdasarkan uraian-uraian hasil penelitian tersebut, dipahami bahwa 

keberadaan organisasi profesi guru seperti Kelompok Kerja Guru dan 

Musyawarah Guru Mata Pelajaran sangat diharapkan memberikan kontribusi aktif 

dalam peningkatan kualitas pendidikan khususnya kualitas pembelajaran guru di 

kelas melalui kegiatan-kegiatan organsisasi yang bertujuan mengembangkan 

kompetensi guru. Namun belum menjelaskan hal-hal yang berkaitan pelaksanaan 

manajemen dalam organisasi tersebut sebagai kunci eksistensi sebuah organisasi, 

demikian juga usaha-usaha pengurus dan anggota organisasi untuk 

mempertahankan eksistensi organisasinya. 

E. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan Rumusan masalah yang telah di ungkapkan di atas, maka 

tujuan penelitian ini adalah: 

a. Untuk Mendeskripsikan Peranan dan Fungsi Kelompok Kerja Guru PAI Kota 

Makassar. 

b. Untuk Mendeskripsikan hasil peningkatan kompetensi guru Pendidikan Agama 

Islam yang dilakukan oleh Kelompok Kerja Guru PAI di Kota Makassar 
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c. Untuk Mendeskripsikan faktor pendukung dan penghambat dalam 

meningkatkan Kompetensi Guru Pendidikan Agama Islam Melalui Keberadaan 

Kelompok Kerja Guru Pendidikan Agama Islam di Kota Makassar.  

2. Kegunaan Penelitian 

a. Kegunaan Ilmiah 

Secara ilmiah penelitian ini diharapkan berkontribusi dalam 

pengembangan di bidang ilmu pendidikan, terkhusus berkaitan dengan 

kompetensi Guru PAI & BP dan pendidikan agama Islam sebagai sebuah 

mata pelajaran di sekolah. Di samping itu, juga sebagai sumbangan pemikiran 

bagi guru dalam meningkatkan dan mengembangkan kompetensi 

keprofesiannya sebagai guru dan menjadi salah satu sarana monitoring dan 

evaluasi untuk dapat membantu pengembangan kualitas pembelajaran di 

sekolah. 

b. Kegunaan Praktis 

Secara praktis penelitian ini diharapkan menjadi bahan referensi yang 

dapat memberikan informasi tentang model pemberdayaan Kelompok Kerja 

Guru PAI serta dapat menjadi masukan kepada pihak pelaksana dan pengurus 

organisasi di Kelompok Kerja Guru PAI Kota Makassar, serta menjadi 

referensi tertulis bagi calon peneliti berikutnya yang berkeinginan meneliti 

masalah yang relevan dengan tesis ini.  



 

17 
 

BAB II 

TINJAUAN TEORETIS 

A. Kelompok Kerja Guru PAI 

1. Pengertian  Organisasi 

Organisasi merupakan sebuah wadah dimana orang berinteraksi untuk 

mencapai suatu tujuan bersama.
1
 Pemahaman organisasi ini menunjukkan bahwa 

dimanapun dan kapanpun manusia berada (berinteraksi) maka disitu muncul 

organisasi. Organisasi dapat diidentifikasi sebagai keluarga, rukun tetangga, rukun 

warga, kelurahan, kecamatan, kabupaten/kota, provinsi, Negara dan lain 

sebagainya. 

Selanjutnya Gibson, Ivancevich, dan Donelly juga mendefenisikan 

organisasi sebagai wadah yang memungkinkan masyarakat dapat meraih hasil 

yang sebelumnya tidak dapat dicapai oleh individu secara sendiri-sendiri. Lebih 

jauh ketiganya menyebutkan bahwa organisasi adalah suatu unit terkoordinasi 

terdiri dari setidaknya dua orang yang berfungsi mencapai satu sasaran atau 

serangkaian sasaran tertentu.
2
 

Veithzal Rivai Zainal menjelaskan juga bahwa organisasi merupakan 

wadah yang memungkinkan masyarakat dapat meraih hasil yang sebelumnya 

tidak dapat dicapai oleh individu secara sendiri-sendiri. Organisasi merupakan 

suatu unit terkoordinasi yang terdiri setidaknya dua orang, berfungsi mencapai 

                                                           

1
Ridwan Idris, Manajemen Pendidikan dalam Aplikasinya di Sekolah (Makassar: 

Alauddin University Press, 2012), h. 147. 

2
Ridwan Idris, Manajemen Pendidikan dalam Aplikasinya di Sekolah, h. 148. 
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satu sasaran tertentu atau serangkaian sasaran.
3
 Senada dengan pendapat tersebut, 

Max Weber sebagaimana yang dikutip oleh Morissan juga mendefenisikan 

organisasi sebagai “a system of purposeful, interpersonal activity designed to 

coordinate individual task” (suatu sistem kegiatan interpersonal bertujuan yang 

dirancang untuk mengoordinasikan tugas individu).
4
 Organisasi pada dasarnya 

terdiri atas sejumlah kelompok dan masing-masing kelompok terdiri atas sejumlah 

individu. Keduanya sama-sama sekumpulan orang, sama-sama bekerja untuk 

mencapai satu tujuan yang sama. 

Berangkat dari pengertian di atas, maka dalam perkembangannya dan 

karena tuntutan globalisasi muncul berbagai hal berkenaan dengan 

pengorganisasian, seperti struktur organisasi yaitu pola formal bagaimana orang 

dan pekerja dikelompokkan dalam suatu organisasi, perilaku organisasi yang 

ditekankan pada perilaku manusia dalam kelompok, iklim organisasi yaitu 

serangkaian sifat lingkungan kerja, kultur organisasi yaitu sistem yang dapat 

menembus nilai-nilai, kepercayaan dan norma-norma di setiap organisasi, desain 

organisasi yaitu struktur organisasi spesifik yang dihasilkan dari keputusan dan 

tindakan manajer, pengembangan organisasi, politik organisasi, proses organisasi 

yaitu aktifitas yang memberi nafas pada kehidupan struktur organisasi, dan profil 

organisasi yaitu suatu diagram yang menunjukkan respons anggota organisasi.
5
 

                                                           
3
Veithzal Rivai Zainal, dkk, Kepemimpinan dan Perilaku Organisasi (Cet. 11; Jakarta: 

Rajawali Pers, 2014), h. 169.  

4
Morissan, Teori Komunikasi Individu Hingga Massa (Cet.1; Jakarta: Kencana, 2013), h. 

391. 

5
Veithzal Rivai Zainal, dkk, Kepemimpinan dan Perilaku Organisasi, h. 170. 
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Berkaitan dengan pengertian organisasi tersebut di atas, dalam al-Qur’an 

dicontohkan surat yang berkaitan dengan organisasi, sebagaimana firman Allah 

swt. dalam QS. al-Shāff/61:4. 

رْصُوْصٌ  َ يحُِبُّ الَّذِيْنَ يقَُاتِلوُْنَ فيِْ سَبِيْلِهٖ صَفًّا كَانََّهُمْ بنُْيَانٌ مَّ  اِنَّ اللّٰه

 

Terjemahnya: 

“Sesungguhnya Allah menyukai orang yang berperang dijalan-Nya dalam 
barisan yang teratur seakan-akan mereka seperti suatu bangunan yang 
tersusun kokoh”.

6
 

 

M. Quraish Shihab menjelaskan bahwa kata (فا ص ) shaffan/barisan adalah 

sekelompok dari sekian banyak anggotanya yang sejenis dan kompak serta berada 

dalam satu wadah yang kukuh lagi teratur. Sedangkan kata (صوص  marshush (مر

berarti berdempet dan tersusun dengan rapi. Yang dimaksud dalam oleh ayat di 

atas adalah kekompakan anggota barisan, kedisiplinan mereka yang tinggi, serta 

kekuatan mental mereka menghadapi ancaman dan tantangan.
7
 

Selanjutnya Soetjipto dan Raflis Kosasi menguraikan tentang keberadaan 

PGRI sebagai salah satu organisasi guru-guru sekolah yang diakui pemerintah  

sampai saat ini, selain itu ada organisasi guru yang disebut Musyawarah Guru 

Mata Pelajaran dan sejenis yang didirikan atas anjuran pejabat-pejabat 

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. Organisasi ini bertujuan untuk 

meningkatkan mutu dan prefesionalisasi dari guru dalam kelompoknya masing- 

masing. Kegiatan-kegiatan dalam kelompok ini diatur dengan jadwal cukup baik. 

                                                           
6
Kementrian Agama RI, Al-Quran dan Terjemahnya (Solo: PT Tiga Serangkai Pustaka 

Mandiri, 2013), h. 145. 

7
M. Quraish Shihab, Tafsir al-Misbah, Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur’an (Vol. 

15;Jakarta: Lentera Hati, 2002), h. 191. 
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Sayangnya, belum ada keterkaitan dan hubungan formal antar kelompok guru-

guru dalam Musyawarah Guru Mata Pelajaran ini dengan PGRI.
8 

Musyawarah Guru Mata Pelajaran dan sejenis yang dimaksud adalah 

Karena istilah Musyawarah Guru Mata Pelajaran dipakai oleh kelompok guru 

mata pelajaran untuk tingkat SLTP/Sederajat  dan  SLTA/ Sederajat, sedangkan 

untuk tingkat SD digunakan istilah Kelompok Kerja Guru baik untuk kelompok 

guru kelas maupun untuk kelompok guru mata pelajaran 

Umar Sulaiman menguraikan tentang profesi keguruan sebagai suatu 

pekerjaan yang memerlukan keahlian dan keterampilan khusus yang meliputi 

tugas merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran, menilai hasil 

pembelajaran, melakukan bimbingan dan pelatihan, melakukan penelitian dan 

pengkajian, dan membuka komunikasi dengan masyarakat. Dengan kata lain 

profesi keguruan adalah suatu pekerjaan/tugas yang meliputi mengajar, mendidik, 

dan melatih/membimbing yang menuntut seperangkat kemampuan (competency) 

yang beraneka ragam.
9 

Udin Syaefudin Saud menguraikan tentang fungsi dan peranan organisasi 

asosiasi keprofesian, selain melindungi kepentingan para anggota dan 

kemandirian dan kewibawaan kelembagaannya secara keseluruhan (dengan 

membina dan menegakkan kode etik), juga berupaya meningkatkan dan/atau 

mengembangkan karier, kemampuan (competency), kewenangan profesional, 

martabat dan kesejahteraan para anggotanya.
10

 

                                                           
8
Soetjipto dan Raflis Kosasi, Profesi Keguruan (Jakarta: Rineka Cipta, 2009), h.36. 

9
Umar Sulaiman, Profesionalisme Guru (Samata: Alauddin University Press,2013), h. 11. 

10
Udin Syaefudin Saud, Pengembangan Profesi Guru (Bandung: Alfabeta, 2008), h. 85. 



21 
 

 

Profesi merupakan suatu pekerjaan yang dimana seseorang harus memiliki 

kemampuan, keahlian dan keterampilan terhadapnya agar suatu pekerjaan yang 

dilakukan dapat tercapai secara maksimal. Organisasi keguruan merupakan suatu 

wadah pemecahan masalah yang dihadapi dan merupakan tempat untuk 

meningkatkan suatu kemapuan atau keterampilan. 

2. Pengertian Kelompok Kerja Guru PAI 

Kelompok Kerja Guru adalah suatu organisasi profesi guru yang bersifat 

struktural yang dibentuk oleh guru-guru di Sekolah Dasar, di suatu wilayah atau 

gugus sekolah sebagai wadah untuk saling untuk bertukar pengalaman dengan 

tujuan meningkatkan kemampuan guru dan memperbaiki kualitas pembelajaran.
11 

Kelompok Kerja Guru merupakan suatu forum atau wadah profesional 

guru (kelas/mata pelajaran) yang berada pada suatu wilayah 

kabupaten/kota/kecamatan/ sanggar/gugus sekolah, yang prinsip kerjanya adalah 

cerminan kegiatan dari, oleh dan untuk guru dari semua sekolah. Suatu organisasi 

struktural yang bersifat mandiri, berasaskan kekeluargaan, dan tidak mempunyai 

hubungan hierarkis dengan lembaga lain. Revitalisasi Musyawarah Guru Mata 

Pelajaran adalah upaya memberdayakan forum Musyawarah Guru Mata 

Pelajaran/ dalam peningkatan mutu pembelajaran sesuai dengan standar pelayanan 

minimal dalam kerangka penjaminan mutu pendidikan nasional. Tujuan 

revitalisasi yaitu “Memberdayakan forum/Musyawarah Guru Mata Pelajaran 

                                                           
11

Berlian. R, “Efektifitas Kegiatan Kelompok Kerja Guru () Dalam Meningkatkan 

Kemampuan Pembelajaran (Studi Pada Kegiatan Kerja Guru Gugus III Kecamatan Curup Timur 

Kabupaten Rejang Lebong)”, Tesis (Bengkulu: 2014) 
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dalam peningkatan mutu pembelajaran sesuai dengan standar pelayanan minimal 

dalam kerangka penjaminan mutu pendidikan nasional"
12 

Kelompok kerja guru merupakan suatu organisasi belajar bagi guru untuk 

terus meningkatkan kapasitasnya, sebagaimana yang diungkapkan oleh Peter 

Senge di dalam bukunya The Fifth Discipline: the definition of a learning 

organization is “an organization where people continually expand their capacity to 

create the results they truly desire, where new and expansive patterns of thinking 

are nurtured, where collective aspiration is set free, and where people are 

continually learning how to learn together”.
13

 Atau organisasi belajar adalah 

sebuah organisasi di mana orang memperluas kapasitas mereka secara terus 

menerus untuk menciptakan hasil yang mereka benar-benar inginkan, di mana 

pola-pola baru dan berpikir ekspansif yang dipelihara, dimana aspirasi kolektif 

dibebaskan, dan dimana orang terus-menerus belajar cara belajar bersama. 

Pengertian guru menurut Undang-Undang Guru dan Dosen No.14 Tahun 

2005 yang berbunyi Guru merupakan ”Pendidik yang profesional dengan tugas 

utama mendidik, mengajar, dan membimbing, mengarahkan, melatih, menilai dan 

mengevaluasi siswa pada pendidikan siswa usia dini jalur pendidikan formal, 

pendidikan dasar, dan pendidikan menengah.
14

 

                                                           
12

Alif Noor Hidayati, Pengembangan Kompetensi Profesional Guru Melalui 

Pemberdayaan Kelompok Kerja (Kelompok Kerja Guru/Musyawarah Guru Mata Pelajaran), 

Artikel. Online: (http://www.lpmpjateng.go.id/web/index.php/arsip/karya-tulis-ilmiah/856 

pengembangan-kompetensi-profesional-guru-melalui-pemberdayaan-kelompok-kerja) diakses 

pada tanggal 10 januari 2022 

13
Peter M. Senge, The Fifth Dicipline, The Art And Practice Of A Learning Organization 

(Hec Lausanne: MBA Student, 2004) 

14
Undang-undang, Guru dan Dosen, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005).h.2 

(http:/www.lpmpjateng.go.id/web/index.php/arsip/karya-tulis-ilmiah/856%20pengembangan-kompetensi-
(http:/www.lpmpjateng.go.id/web/index.php/arsip/karya-tulis-ilmiah/856%20pengembangan-kompetensi-
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Guru merupakan salah satu komponen terpenting dalam pendidikan, demi 

terselenggaranya pendidikan yang baik, guru sebagai bagian di dalamnya dituntut 

untuk memiliki kualifikasi sesuai dengan standar yang telah ditetapkan 

pemerintah serta menguasai kompetensi pedagogik, profesionalisme, kepribadian 

dan sosial. Selain tuntutan tersebut, lebih jauh guru berkewajiban menjalankan 

tugas dan fungsinya sebagai pelaksana pendidikan tersebut. 

Tugas guru ini dijelaskan dalam Bab XI Pasal 39 ayat (2) Undang-undang 

no.20 tahun 2003 tentang sistem Pendidikan nasional, pasal 20 undang-undang 

no. 14 tahun 2005 tentang guru dan dosen serta pasal 52 peraturan pemerintah 

no.74 tahun 2008 tentang guru, yakni: 

a. Merencanakan pembelajaran 

b. Melaksanakan proses pembelajaran yang bermutu 

c. Menilai dan mengevaluasi hasil pembelajaran 

d. Membimbing dan melatih peserta didik/siswa 

e. Melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat 

f. Melaksanakan tugas dan tambahan yang melekat pada kegiatan pokok 

yang sesuai 

g. Meningkatkan dan mengembangkan kualifikasi akademik dan 

kompetensi secara berkelanjutan.
15

 

Adapun fungsi guru yang dimaksudkan disini juga sudah termasuk dalam 

tugas guru yang telah dijabarkan di atas, namun terdapat beberapa fungsi lain 

yang terkandung dalam poin d dan e pasal 20 Undang-Undang No.14 Tahun 2005 

tentang Guru dan Dosen serta poin a,b, dan c pasal 40 Ayat (2) Undang-Undang 

No.20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, yakni: 

                                                           
15

Undang-Undang RI No 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, h. 7. 
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a. Memelihara dan memupuk persatuan dan kesatuan bangsa 

b. Menjunjung tinggi peraturan  perundang-undangan, hukum, dan kode 

etik guru, serta nilai-nilai agama dan etika 

c. Menciptakan suasana pendidikan yang bermakna, menyenangkan, 

kreatif, dinamis dan dialogis 

d. Memelihara komitmen secara profesional  untuk meningkatkan  mutu 

pendidikan; dan 

e. Memberi teladan dan menjaga nama baik  lembaga, profesi,  dan 

kedudukan sesuai dengan  kepercayaan yang diberikan kepadanya
16

 

 

Guru Pendidikan Agama Islam (GPAI) adalah pendidik profesional 

dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, 

memberi teladan, menilai dan mengevaluasi peserta didik khusus dalam mata 

pelajaran Pendidikan Agama Islam
17

. 

Kemajuan dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi pada era 

globalisasi yang pesat melahirkan tantangan pada berbagai aspek kehidupan umat 

manusia tidak terkecuali pada kehidupan beragama. Kondisi demikian menuntut 

guru Pendidikan Agama Islam (GPAI) mampu berperan menampilkan nilai-nilai 

Islam yang lebih dinamis dan aplikatif. Pendidikan Agama Islam yang disajikan 

tidak hanya terfokus pada penguasaan ranah kognitif belaka, akan tetapi juga 

menyentuh ranah afektif dan psikomotorik. Pembentukan karakter, dalam hal ini, 

menjadi sasaran utama dalam pendidikan Agama Islam. Dengan demikian, 

                                                           
16

Undang-Undang RI No 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, h. 9. 

17
Kementerian Agama RI, Petunjuk Teknis Pengelolaan Bantuan Pemberdayaan 

Kelompok Kerja Guru () Pendidikan Agama Islam (PAI) Sekolah Dasar (SD) (Jakarta: Ditjen PAIS, 

2015) 
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diharapkan terwujudnya generasi bangsa yang beriman, bertakwa, dan berakhlak 

mulia sebagaimana yang damanatkan oleh UUD 1945. 

Dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 16 tahun 2010, pasal 17 

disebutkan bahwa Pembinaan Guru  Pendidikan  Agama,  termasuk  Guru  

Pendidikan Agama Islam (GPAI) dan Pengawas PAI,  secara  nasional  dilakukan 

oleh Direktur Jenderal  atau  pejabat  yang  diberi  tugas  oleh  Menteri  (dalam  

hal ini untuk GPAI dan Pengawas PAI oleh Direktur Jenderal Pendidikan Islam). 

Pembinaan GPAI dan Pengawas PAI diarahkan untuk meningkatkan kompetensi 

dan kualifikasi melalui pendidikan, pelatihan, sertifikasi, pengayaan wawasan dan 

pengalaman, pemagangan, apresiasi, kompetisi, penugasan, keikutsertaan dalam 

organisasi profesi pendidik, dan bentuk lainnya.
18 

Salah satu upaya untuk meningkatkan profesionalisme GPAI dalam 

memahami berbagai kompetensi guru adalah memberdayakan  KKG PAI yang 

ada di kabupaten/kota. Kelompok kerja atau musyawarah guru yang difungsikan 

sebagai wadah untuk mengembangkan profesionalisme guru. Kelompok ini 

dipandang sangat strategis dan perlu terus diberdayakan guna terwujudnya guru 

yang professional. Oleh karena itu, Direktorat Pendidikan Agama Islam Ditjen 

Pendidikan Islam Kementerian Agama memprogramkan pemberdayaan KKG PAI 

dengan harapan meningkatnya motivasi para guru PAI & BP dalam 

pengembangan kompetensi dan profesionalisme. 
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Kementerian Agama RI, Petunjuk Teknis Pengelolaan Bantuan Pemberdayaan 

Kelompok Kerja Guru Pendidikan Agama Islam (PAI) Sekolah Dasar (SD), h. 5. 
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3. Landasan Hukum Pelaksaan Kelompok Kerja Guru (KKG) 

KKG PAI dilaksanakan dengan berlandaskan hukum: 

a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem 

Pendidikan Nasional. 

b. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen. 

c. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang 

Standar Nasional Pendidikan. 

d. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2007 tentang 

Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan. 

e. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Pendidikan Dasar. 

f. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendidikan Dasar. 

g. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan. 

h. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2006 tentang Standar 

Isi untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah. 

i. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 23 Tahun 2006 tentang Standar 

Kompetensi Lulusan. 

j. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2006 tentang 

Pelaksanaan Permendiknas Nomor 22 Tahun 2006 dan Nomor 23 Tahun 2006. 

k. Keputusan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata 

Kerja Departemen Agama. 

l. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 16 Tahun 2007 tentang Standar 

Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru. 

m. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 19 Tahun 2007 tentang Standar 

Pengelolaan Pendidikan. 

n. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2007 tentang Standar 

Penilaian Pendidikan. 

o. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007 tentang Standar 

Sarana dan Prasana Pendidikan. 

p. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 18 Tahun 2007 tentang 

Sertifikasi Guru dalam Jabatan. 
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q. Surat Edaran Bersama Dirjen Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 

2712/C/U/1994 dan Dirjen Kelembagaan Agama Islam Nomor 

E/HMI/ed/40/1994 tentang Pedoman Pelaksanaan KKG. 

r. Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan 

Kebudayaan Nomor 4/U/SK/1999 Tahun 1999 dan Nomor 570 Tahun 1999 

tentang Pelaksanaan Pendidikan Agama pada Satuan Pendidikan Dasar dan 

Menengah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. 

s. Peraturan Menteri Agama RI No 16 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan 

Pendidikan Agama Pada Sekolah.
19

 

4. Tujuan dan Fungsi KKG PAI 

Kelompok Kerja Guru Pendidikan Agama Islam disingkat  KKG PAI 

adalah wadah kegiatan profesional untuk meningkatkan pengetahuan dan 

kemampuan serta untuk membina hubungan kerjasama secara koordinatif dan 

fungsional  antara  sesama Guru Pendidikan Agama Islam yang bertugas pada 

Sekolah Dasar dan tergabung dalam organisasi KKG PAI tingkat Kecamatan 

dengan memanfaatkan potensi atau kemampuan yang ada pada masing-masing 

guru.
20 

Pemberdayaan  KKG PAI merupakan suatu usaha atau upaya secara  

kelompok untuk lebih memberdayakan daya yang dimiliki oleh kelompok guru 

Pendidikan Agama Islam berupa kompetensi, wewenang, dan tanggung jawab 

dalam rangka meningkatkan kinerja organisasi KKG PAI.
21

 Hal tersebut 

menegaskan bahwa pemberdayaan merupakan salah satu aspek manajemen dalam 
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Kementerian Agama RI, Petunjuk Teknis Pengelolaan Bantuan Pemberdayaan 

Kelompok Kerja Guru Pendidikan Agama Islam (PAI) Sekolah Dasar (SD), h. 11. 
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Kerja Guru Pendidikan Agama Islam (PAI) Sekolah Dasar (SD), h. 3. 
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Abd. Wahid Thahir, Pemberdayaan  dan MGMP PAI Sebagai Wahana Meningkatkan 

SDM Tenaga Pendidik dan Kependidikan Modul (Makassar: 2015), h. 7. 
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mengoptimalkan kinerja dan prestasi kerja organisasi
22

 terutama dalam 

pencapaian tujuan organisasi  KKG PAI. 

Tujuan pokok pembentukan  adalah mempunyai tugas merumuskan dan 

memecahkan masalah kegiatan belajar mengajar yang dihadapi guru di lapangan 

yang meliputi: (1) permasalahan kegiatan belajar mengajar yang menyangkut 

materi, metode, buku pegangan, sarana dan prasarana, sumber belajar, penilaian 

dan penyusunan program pengajaran beserta pelaksanaannya, (2) permasalahan 

dan kesulitan anak dalam belajar, (3) permasalahan dalam hubungan dengan 

keluarga, dan (4) informasi tentang materi yang perlu diketahui anggota 

kelompok.
23 

Sedangkan dalam Peraturan Depdiknas sebagaimana yang dikutip oleh 

Mijahamuddin Alwi disebutkan bahwa  sebagai wadah profesionalisme guru 

memiliki tujuan:
 

a. Memperluas wawasan dan pengetahuan guru dalam berbagai hal, 
khususnya penguasaan substansi materi pembelajaran, penyususnan 
silabus, penyusunan bahan-bahan pembelajaran, strategi 
pembelajaran, metode pembelajaran, memaksimalkan pemakaian 
sarana/prasarana belajar, memanfaatkan sumber belajar, dsb. 

b. Memberikan kesempatan kepada anggota kelompok kerja untuk 
berbagi pengalaman serta saling memberikan bantuan dan umpan 
balik. 

c. Meningkatkan pengetahuan dan keterampilan, serta mengadopsi 
pendekatan pembaharuan dalam pembelajaran yang lebih profesional 
bagi peserta kelompok kerja. 

d. Memberdayakan dan membantu anggota kelompok kerja dalam 
melaksanakan tugas-tugas pembelajaran di sekolah 

e. Mengubah budaya kerja anggota kelompok kerja (meningkatkan 
pengetahuan, kompetensi, dan kinerja) mengembangkan 
profesionalisme guru melalui kegiatan-kegiatan pengembangan 
profesionalisme guru di tingkat  
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Ahmad Susanto, Manajemen Peningkatan Kinerja Guru Konsep, Strategi, dan 

Implementasi, (Jakarta: Kencana, 2016), h. 33. 
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Polman, Tesis (Makassar: Pascasarjana UNM, 2014), h. 31. 
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f. Meningkatkan mutu proses pendidikan dan pembelajaran yang 
tercermin dari peningkatan hasil belajar peserta didik. 

g. Meningkatkan kompetensi guru melalui kegiatan-kegiatan di 
tingkat.

24
 

 
Rumusan tujuan tersebut di atas berlaku secara umum baik untuk guru 

kelas, maupun untuk guru mata pelajaran khususnya guru PAI dan BP, karena 

memang tidak terdapat perbedaan tugas antara guru kelas dengan guru mata 

pelajaran melainkan hanya pada aspek muatan materi pembelajarannya dengan 

tujuan materi  pembelajaran itu sendiri. Ramayulis mengemukakan bahwa tujuan 

Pendidikan Agama Islam di Sekolah adalah untuk meningkatkan keyakinan, 

pemahaman, penghayatan dan pengamalan peserta didik tentang Agama Islam 

sehingga menjadi manusia muslim yang beriman dan bertaqwa kepada Allah swt.  

serta berakhlak mulia dalam kehidupan pribadi, bermasyarakat, berbangsa dan 

bernegara serta untuk melanjutkan pendidikan pada jenjang yang lebih tinggi.
25

 

Sehingga rumusan tujuan khusus  PAI, tentu saja mengarah kepada maksimalnya 

pencapaian tujuan pendidikan Agama Islam di sekolah 

Adapun tujuan Kelompok Kerja Guru PAI adalah: 

a. Meningkatkan Ukhuwah Islamiyah dan wathoniyah (kebangsaan) 
serta tanggung jawab sebagai GPAI untuk meningkatkan keimanan 
dan ketaqwaaan kepada Allah bagi peserta didik. 

b. Meningkatkan kompetensi GPAI dalam melaksanakan kegiatan 
pembelajaran, sehingga dapat menunjang usaha peningkatan mutu 
PAI. 

c. Meningkatkan kemampuuan profesionalisme GPAI dalam 
pelaksanaan sertifikasi dan pemenuhan angka kredit bagi jabatan 
fungsional. 

d. Menumbuhkan semangat GPAI dalam meningkatkan kemampuan dan 
keterampilan dalam merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi 
program pembelajaran PAI. 

e. Mengakommodir permasalahan yang dihadapi oleh GPAI dalam 
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Mijahamudin Alwi, “Peran Kelompok Kerja Guru dalam Meningkatkan Profesional 
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melaksanakan tugas sehari-hari dan bertukar pikiran serta mencari 
solusi sesuai dengan karakteristik PAI,GPAI, sekolah dan lingkungan. 

f. Membantu GPAI dalam upaya memenuhi kebutuhannya yang 
berkaitan dengan kegiatan pembelajaran PAI. 

g. Membantu GPAI dalam memperoleh informasi teknis edukatif yang 
berkaitan dengan kegiatan PAI baik secara mandiri maupun secara 
terintegrasi dengan mata pelajaran lain. 

h. Membantu GPAI bekerjasama dalam meningkatkan kegiatan- 
kegiatan intra dan ekstra kurikuler PAI. 

i. Membantu GPAI dalam memperoleh kesempatan peningkatan 
pendidikan akademis untuk memenuhi tuntutan UU Nomor 14 Tahun 
2005 tentang Guru dan Dosen. 

j. Memperluas wawasan dan saling tukar informasi dan pengalaman 
dalam rangka mengikuti perkembangan IPTEK serta pengembangan 
metode/teknik mengajar PAI.

26
 

Adapun fungsi  sebagaimana yang tercantum dalam peraturan  depdiknas 

tentang pedoman pengelolaan gugus sekolah, adalah sebagai berikut: 

a. Menyusun kegiatan  satu tahun dibimbing pengawas, tutor dan guru 
pemandu 

b. Menampung dan memecahkan masalah yang dihadapi guru dalam 
kegiatan belajar-mengajar melalui pertemuan, diskusi, contoh 
mengajar, demonstrasi penggunaan alat peraga dan pembuatan alat 
peraga.

27
 

Selain kedua fungsi tersebut KKG PAI khususnya berfungsi juga sebagai 

wadah menjalin silaturahim dan mempererat persaudaraan diantara sesama guru 

Pendidikan Agama Islam. 

5. Tantangan dan Indikator Keberhasilan Kelompok Kerja Guru 

(KKG) 

a. Tantangan Kelompok Kerja Guru (KKG) yaitu: 1) Mutu sumber daya manusia 

semakin menurun. Hal ini dibuktikan dengan beberapa kompetensi 

internasional yang dari tahun ke tahun menunjukkan adanya penurunan 

kualitas. Dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang sangat cepat, 

diperlukan sumber daya manusia yang bermutu agar tidak ketinggalan dengan 

                                                           
26

Dirjen Pendis Departemen Agama RI dan Dirjen Mutu Pendidik dan Tenaga 
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Negara lain. 2) Masih banyak guru yang memiliki kualifikasi akademik 

dibawah ketentuan Undang-Undang RI No 14 tahun 2005 tentang Guru dan 

Dosen yang mensyaratkan kualifikasi akademik guru sekurang-kurangnya 

S1/D-IV. 3) Situs kerja guru tersebar di seluruh wilayah Indonesia yang 

merupakan pulau-pulau besar dan kecil dan bahkan sebagian diantaranya 

merupakan daerah terpencil. 4) Terbatasnya jumlah Perguruan Tinggi yang 

memiliki program studi tertentu yang dibutuhkan oleh guru dalam upaya 

peningkatan kualifikasi akademiknya. 5) Pelaksanaan sertifikasi guru 

dilaksanakan hanya satu kali sepanjang guru menjalankan tugasnya. Dengan 

demikian perlu ada sistem peningkatan profesionalisme guru secara 

berkelanjutan sebagai upaya memelihara dan meningkatkan kompetensi 

guru.
28

 

b. Indikator Keberhasilan Kelompok Kerja Guru (KKG) yaitu: 1) KKG PAI 

mampu meningkatkan kompetensi GPAI baik pada aspek pedagogik, 

kepribadian, sosial, dan professional. 2) KKG PAI mampu memberikan 

kontribusi ketersediaan sarana dan prasarana Pendidikan Agama Islam pada 

sekolah sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan. 3) KKG PAI mampu 

meningkatkan mutu pembelajaran PAI sesuai dengan Standar Isi dan Standar 

Kompetensi Lulusan. 4) KKG PAI mampu menggerakkan organisasi dan 

merealisasikan program-program yang telah disusun atau ditetapkan.
29

 

 

6. Ragam Tempat KKG PAI 

Ragam tempat kegiatan  terdiri atas ragam statis dan ragam dinamis yaitu: 

a. Ragam statis adalah bentuk penyelenggaraan yang menentukan tempat 
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pertemuan atau penyelenggaraan kegiatan  berada di satu tempat (Sekretariat) 

tanpa berpindah-pindah. Keuntungannya adalah: (1) biaya pengadaan alat 

bahan lebih ringan, (2) hasil karya peserta mudah dihimpun, (3) peserta mudah 

mengingat tempat pertemuan yang akan datang, dan (4) waktu dan jarak 

tempuh dari para peserta dapat di atur sesuai dengan keperluan. Sedangkan 

kerugiannya adalah: (1) dapat menimbulkan kebosanan, (2) tidak dapat melihat 

dan membandingkan kemajuan sekolah atau tempat dengan sekolah-sekolah 

atau tempat lain, dan (3) anggota yang jauh mengeluarkan biaya yang lebih 

banyak. 

b. Ragam Dinamis adalah bentuk penyelenggaraan yang menentukan tempat 

penyelenggaraan atau pertemuan kegiatan  selalu berpindah-pindah  tempat 

pada Kecamatan yang menjadi anggota dalam satu wilayah. Keuntungannya 

yaitu: (1) tidak membosankan, (2) dapat melihat/membandingkan kemajuan  

yang satu dengan  yang lain, dan (3) biaya yang dikeluarkan para anggota  

relatif sama. Sedangkan kerugiannya adalah: (1) biaya pengadaan alat dan 

bahan lebih tinggi (karena selalu berpindah-pindah), (2) hasil karya para 

peserta tidak dapat dihimpun satu tempat, (3) para peserta kadang-kadang lupa 

tempat pertemuan yang sudah ditentukan, dan (4) para peserta sering terlambat 

tiba di lokasi pertemuan karena lokasi yang jauh.
30

 

c. Ragam Peserta KKG  PAI 

Ragam peserta Kelompok Kerja Guru PAI terdiri atas ragam KKG PAI 

tingkat Kecamatan dan Ragam KKG PAI tingkat Kabupaten/kota. Ragam  
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KKG PAI tingkat Kecamatan penyelenggaraannya di tingkat kecamatan, guru-

guru yang menjadi peserta adalah guru-guru Pendidikan Agama Islam & Budi 

Pekerti yang datang dari beberapa sekolah dalam satu kecamatan yang sama 

untuk membahas suatu masalah atau topik. Keuntungannya adalah: (1) para 

peserta lebih bergairah karena masalah atau topik yang dibahas dalam 

pertemuan sesuai dengan bidang tugasnya, (2) peserta dapat mengembangkan 

dan mendalami masalah atau topik yang dibahas kemudian diterapkan di 

sekolah masing-masing, (3) peserta dapat membandingkan kemajuan 

sekolahnya dengan sekolah yang lain, dan (4) pengetahuan untuk mengelola 

kelasnya semakin mantap dan luas. Sedangkan kerugiannya adalah: (1) tidak 

mencakup materi yang berkesinambungan untuk semua tingkat kelas, (2) 

masukan terbatas pada kelas yang sama, (3) pengayaan materi kurang meluas, 

dan (4) guru dari kecamatan lain tidak mengerti materi. 

Ragam peserta  KKG PAI tingkat Kabupaten/kota bentuk 

penyelenggaraannya adalah guru-guru yang menjadi peserta adalah 

perwakilan dari pengurus KKG PAI yang ada di setiap Kecamatan yang 

berbeda untuk membahas masalah  atau  topik yang secara umum dihadapi 

oleh satu kabupaten/kota. Keuntungannya adalah: (1) memperoleh 

pengetahuan yang mendalam dan luas tentang topic yang dibahas, (2) 

materi yang tumpang tindih dapat dihindari, (3) dapat menjalin silaturahim 

dan saling mengenal dengan rekan yang berasal dari kecamatan yang 

berbeda, dan (4) konsep prasyarat yang diperlukan dapat dibahas. Sedangkan 

kerugiannya adalah: (1) diperlukan waktu yang lebih banyak, (2) guru tidak 
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langsung menerapkan di kelas masing-masing, dan (3) setelah itu tingkat 

Kabupaten/kota harus membahas lebih lanjut di tingkat kecamatan masing-

masing. 

d. Jadwal KKG PAI 

Penyelenggaraan kegiatan dilaksanakan minimal sekali sebulan.  Namun 

penjadwalan pada dasarnya merupakan hasil kesepakatan kelompok dengan 

penyesuaian kondisi setempat serta pertimbangan tidak mengganggu kegiatan 

proses belajar mengajar.  

e. Jumlah Peserta KKG PAI 

Jumlah peserta yang tergabung dalam satu KKG PAI adalah semua guru 

mata pelajaran Pendidikan Agama Islam & Budi Pekerti yang ada dalam satu 

wilayah kecamatan untuk KKG PAI tingkat kecamatan, sedangkan untuk  KKG 

PAI tingkat kabupaten/kota, pesertanya adalah setiap pengurus inti yang berasal 

dari setiap KKG PAI tingkat kecamatan yang rata-rata berjumlah 3 orang terdiri 

atas ketua, sekretaris dan bendahara masing-masing kecamatan. 

Standar Program dan Narasumber Kegiatan Kelompok Kerja Guru (KKG) 

Program-program yang dikembangkan dalam kegiatan KKG terdiri dari program 

rutin dan program pengembangan.
31

 Untuk program rutin, sekurang-kurangnya 

terdiri dari: diskusi permasalahan pembelajaran; penyusunan silabus, program 

semester dan Rencana Program Pembelajaran (RPP), Penyususnan instrument 

evaluasi pembelajaran, Pembahasan materi dan pemantapan menghadapi Ujian 

Nasional. 
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Untuk program pengembangan, dapat dipilih sekurang-kurangnya tiga dari 

kegiatan-kegiatan ini: penelitian, penulisan Karya Tulis Ilmiah, Seminar, 

lokakarya dan diskusi panel, Pendidikan dan Pelatihan berjenjang (diklat 

berjenjang), Peer Coaching (Pelatihan sesame guru menggunakan media ICT), 

Leesson Study (kerjasama antar guru untuk memecahkan masalah pembelajaran), 

dan Professional Lerning Community (komunitas belajar professional). 

Dalam Petunjuk Teknis Penyelenggaraan KKG PAI SD, nara sumber yang 

diperlukan untuk pengembangan program/kegiatan KKG PAI adalah pejabat 

departemen agama pusat, pejabat departemen pendidikan nasional, dinas 

pendidikan provinsi dan kabupaten/kota, dosen perguruan tinggi Islam dan 

perguruan tinggi umum, serta pihak lain yang kompeten dibidangnya. Sedangkan 

kriteria narasumber pengembangan program/kegiatan KKG PAI adalah: 

a. Memiliki kompetensi dibidangnya 
b. Memiliki kecakapan dalam penyampaian materi 
c. Memiliki kecakapan dalam berkomunikasi 
d. Memiliki kecakapan dalam mengoperasikan ICT sebagai media 

pembelajaran / pelatihan. 
e. Memiliki komitmen dalam pembinaan dan pengembangan PAI 
f. Memiliki komitmen dan disiplin dalam pelaksanaan tugasnya sebagai 

narasumber.
32

 

7. Sarana dan Prasarana Pengembangan Program KKG PAI SD 

 Sarana dan prasarana yang diperlukan dalam pengembangan program 

KKG PAI adalah: 

a. Kantor Sekretariat 
b. Ruang untuk kegiatan yang mencukupi seluruh anggota atau peserta 

kegiatan 
c. Audio seperti: laptop, LCD proyektor, kamera digital dan media sosial 
d. Perpustakaan dengan referensi Islami 
e. Laboratorium PAI 
f. Handycam 
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g. Internet 
h. DVD/VCD 
i. Media pembelajaran atau alat peraga

33
 

8. Program Kelompok Kerja Guru (KKG) PAI SD 

Program KKG PAI, disusun dan dikembangkan dengan memperhatikan 

masalah, tantangan, kebutuhan, kemampuan, kebijakan, dan kondisi wilayah. 

Program yang dikembangkan sekurang-kurangnya  meliputi: 

 

a. Peningkatan kompetensi guru PAI yang meliputi kompetensi profesional, 

paedagogik, kepribadian dan sosial serta kepemimpinan. 

b. Pembinaan Karir dan Prestasi Kerja GPAI, baik unsur pengembangan diri 

maupun pengembangan profesi yang meliputi: 1) Melaksanakan kegiatan karya 

tulis/karya ilmiah dibidang pendidikan. 2) Menemukan teknologi tepat guna di 

bidang pendidikan. 3) Membuat alat peraga/pelajaran atau alat bimbingan. 4) 

Menciptakan karya seni. 5) Mengikuti kegiatan pengembangan kurikulum. 

c. Peningkatan kompetensi professional dapat dilakukan dengan: 1) Pendalaman 

dan pengayaan materi pembelajaran melalui literatur yang terkait dengan PAI. 

2) Diskusi secara berkala tentang masalah masalah yang berkembang yang 

terkait dengan pendidikan, dan keislaman. 3) Dialog dengan pakar pendidikan 

dan keislaman serta masalah lain sebagai pengembangan wawasan. 4) 

Melakukan pembahasan yang terkait dengan berbagai kesulitan dalam 

pembelajaran. 5) Melakukan pelatihan penggunaan ICT sebagai model dalam 

pembelajaran. 

d. Peningkatan kompetensi pedagogis dapat dilakukan dengan: 1) Melakukan 

kajian tentang teori-teori pendidikan kontemporer. 2) Pelatihan tentang model-

model pembelajarn yang efektif dan  efisien. 3) Pelatihan tentang penyusunan 

RPP, Silabus, dan KTSP. 4) Pelatihan tentang penyusunan instrument 

evaluasi dan pengolahan hasil evaluasi. 5) Melakukan studi banding ke sekolah-

sekolah lain yang memiliki keunggulan pada pembelajaran. 
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e. Peningkatan kompetensi kepribadian dapat dilakukan dengan: 1) Mengikuti 

ceramah dan kajian keagamaan. 2) Melaksanakan workshop dan seminar 

pengembangan kepribadian. 3) Dialog dan diskusi dengan pakar kepribadian 

secara berkala. 4) Melaksanakan muhasabah 

f. Peningkatan kompetensi sosial dapat dilakukan dengan: 1) Penyelenggaraan 

bakti sosial. 2) Kunjungan ke tempat-tempat penyelenggaraan pembinaan 

sosial. 3) Kunjungan dan silaturahmi dengan sesama anggota. 4) 

Menyelenggarakan tabungan haji dan umrah.
34

 

 

B. Pengertian Kompetensi 

Kompetensi yang secara etimologi artinya "kecakapan atau kemampuan"
35 

Dan sedangkan secara terminologi berarti pengetahuan, keterampilan dan nilai-

nilai dasar yang direfleksikan dengan kebiasaan berpikir dan bertindak. Kebiasaan 

berpikir dan bertindak yang secara konsisten dan terus menerus dapat 

memungkinkan seseorang menjadi ahli dan kompeten dalam arti memiliki 

pengetahuan, keterampilan dan nilai-nilai dasar untuk melakukan, mengerjakan 

sesuatu".
36

 

Penguasaan materi, penyampaian yang terus menerus dan konsisten 

dilakukan membuat seseorang terampil dan ahli pada setiap bidang yang 

dimilikinya. Khususnya dalam bidang keguruan seseorang akan profesional jika 

dalam prakteknya guru tersebut terampil dan menguasai materi yang 

dibawakannya. Ada pendapat lain yang menyatakan bahwasannya kompetensi 
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adalah pengetahuan, keterampilan, kemampuan yang dapat dikuasai oleh 

seseorang yang menjadi bagian dari dirinya untuk dapat melakukan perilaku-

perilaku kognitif dan psikomotorik dengan baik.
37

 

Menurut Undang-undang Guru dan Dosen, profesional merupakan suatu 

sikap yang terlahir dari keyakinan terhadap suatu pekerjaan yang digenggam 

sebagai sesuatu yang berharga sehingga secara sadar dicintai, dan dalam hal 

tersebut merupakan upaya yang terus menerus dan yang berkelanjutan dan tidak 

berhenti.
38

 

Sedangkan profesional yang berasal dari kata profesi yang artinya suatu 

kegiatan yang memiliki keahlian atau keahlian yang dimiliki secara khusus. 

Maksudnya ialah segala sesuatu pekerjaan yang secara khusus didapat dari 

keahlian di bidangnya atau melalui pendidikan khusus.
39

 

Menurut pendapat Arifin, HM profesional ialah, segala sesuatu pekerjaan 

haruslah dilakukan dengan orang yang memiliki keahlian di setiap bidangnya.
40

 

Pendapat lain juga menyatakan bahwasannya professional adalah “paham 

bahwasannya mengerjakan setiap pekerjaan yang harus dilakukan oleh orang 

yang professional.
41

 Menurut pendapat lain profesional ialah, pengetahuan yang 

luas dari masing-masing bidang studi yang diajarkan kepada siswa, dan dapat 

memilih dari berbagai metode mengajar di dalam proses belajar mengajar 
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berlangsung.
42

 Dari beberapa sumber pengertian profesional adalah, kecakapan, 

kemampuan ataupun pengetahuan yang dimiliki seorang guru untuk mengajar, 

mendidik dan membimbing siswa dalam proses pembelajaran berlangsung. 

Suyanto dan Djihad Hisyam berpendapat bahwa kompetensi profesional 

adalah seseorang yang memiliki pengetahuan yang luas dari bidang studi yang 

diajarkannya, memilih dan dapat menggunakan berbagai macam metode 

mengajar dalam proses belajar mengajar berlangsung.
43

 

Berdasarkan pengertian kompetensi dan profesional dapat dijelaskan 

bahwa kompetensi profesional merupakan kemampuan penguasaan materi 

pembelajaran yang secara luas dan mendalam yang meliputi konsep, struktur, dan 

metode keilmuan/teknologi/seni yang menaungi/koheren dengan materi ajar, 

materi ajar yang terdapat dalam kurikulum sekolah, hubungan konsep antar mata 

pelajaran terkait, penerapan konsep-konsep keilmuan dalam kehidupan sehari-

hari.  

Berdasarkan definisi di atas dapat dipahami bahwa kompetensi profesional 

yaitu adanya kecakapan, kemampuan, keterampilan yang dimiliki seorang 

pendidik, tenaga pengajar, pembimbing siswa dalam proses belajar 

mengajar.Allah menjadikan dunia sebagai tempat mencari (hasil) yang baik Yaitu 

kebahagiaan diakhirat. Seorang guru yang dituntut untuk ikhlas dalam mengajar, 

membimbing dan menjalankan perannya sebagai seorang ibu di sekolah. Dan 

seorang guru juga dituntut untuk memiliki kompetensi yang baik dalam dirinya.  

Menurut Undang-undang Guru dan Dosen seorang yang professional 

                                                           
42

Suyanto dan Djihad Hisyam, Kompetensi Guru Sebuah Tuntutan, (Bandung: Gressindo, 

2000), h. 109. 

43
Suyanto dan Djihad Hisyam, Kompetensi Guru Sebuah Tuntutan, h. 109. 



40 
 

 

merupakan suatu sikap yang melahirkan keyakinan terhadap pekerjaan yang 

dikuasainya, sebagai suatu nilai yang tinggi untuk dicintai secara sadar, dan hal 

itu terlihat dalam upaya yang secara terus menerus melakukan perbaikan dan 

bebenah diri.
44

 

Dapat kita lihat dari penjabaran di atas professional adalah pengetahuan, 

keterampilan kemampuan penguasaan materi yang secara mandalam sebagai 

nilai-nilai dasar dan kebiasaan bertidak secara reflek dan terus menerus yang 

memungkinkan seseorang menjadi berkompeten. Dan dalam arti luas meliputi 

konsep, struktur, keilmuan/teknologi/seni dengan materi yang ada dalam 

kurikulum sekolah.
45

 

Menurut Undang-undang No. 14 Tahun 2015 tentang Guru dan Dosen 

dimana terdapat pasal 1 ayat 1 tentang professional adalah suatu pekerjaan atau 

kegiatan yang dilakukan seorang guru dan menjadikan sumber penghasilan 

kehidupan yang memerlukan keahlian, keterampilan, kemahiran atau kecakapan 

untuk memenuhi standar mutu pendidikan Nasional.
46

 Sedangkan guru adalah 

seorang yang memiliki peran penting dalam mendidik, mengajar, membimbing, 

mengarahkan serta melatih peserta didiknya dengan baik. 

Dalam UUGD Pasal 1 ayat 5, disebutkan bahwa profesional adalah 

pekerjaan atau kegiatan yang dilakukan oleh seseorang dan menjadi sumber 

penghasilan kehidupan yang memerlukan keahlian, kemahiran, atau kecakapan 

yang memenuhi standar mutu atau norma tertentu serta memerlukan pendidikan 
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profesi. Dengan demikian, guru yang profesional adalah guru yang memiliki 

keahlian sesuai dengan standar mutu pendidikan yang ditetapkan oleh 

pemerintah. 

Namun demikian, seseorang yang berprofesi sebagai guru belum tentu 

bersikap profesional, karena seperti dikatakan oleh Danim (2002:23), bahwa 

orang yang profesional memiliki sikap-sikap yang berbeda dengan orang yang 

tidak profesional meskipun dalam pekerjaan yang sama atau katakanlah berada 

pada satu ruang kerja. Maka dari itu, guru profesional senantiasa memiliki ciri 

tersendiri dalam kesehariannya untuk selalu menunjukan kemahirannya sebagai 

guru. Oleh karenanya, guru yang profesional senantiasa berupaya untuk 

meningkatkan kualitas diri dan senantiasa untuk mengupdate pengetahuannya 

secara kontinyu.
47

 Menurut N.A Amatembun Guru ialah semua orang yang 

memilik wewenang dan bertanggung jawab atas pendidikan murid-murid, baik 

dari segi individual maupun klasikalnya dan baik di sekolah maupun di luar 

sekolah.
48

 

Guru adalah pekerjaan seseorang yang harus memiliki pelatihan khusus, 

atau perkuliahan kependidikan yang mencetak guru-guru yang berkompeten. 

Tidak semua orang dapat menjadi guru walaupun pada kenyataannya orang diluar 

sana masih banyak yang menjadi guru diluar pendidikan. Sebab profesi tersebut 

mudah tercemar. Fungsi, tugas dan peran guru sangat penting dalam menentukan 

gerak maju kehidupan anak bangsa. 
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Disamping itu pula guru haruslah memiliki kepribadian yang baik serta 

berakhlakqul karimah dan harus menguasai ilmu-ilmu dalam bidangnya sebagai 

penunjang kelengkapan didalam materi pelajaran serta memiliki kompetensi 

keguruan. Dapat kita lihat dari pengertian guru di atas ialah seseorang yang 

memberikan ilmu pengetahuan seutuhnya kepada peserta didik. Dalam pandangan 

masyarakat guru merupakan seseorang yang melaksanakan tugasnya di tempat-

tempat tertentu, tidak hanya disekolah akan tetapi ditempat-tempat umum seperti 

masjid, rumah dan sebagainya. 

Berdasarkan dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa guru 

merupakan seperangkat kemampuan yang harus dicapai dan yang ada pada diri 

seorang guru agar bisa mewujudkan tujuan pendidikan yang baik dan efektif.
49

 

Pekerjaan atau profesi yang memerlukan keahlian khusus adalah menjadi 

seorang guru. Tidak semua orang bisa menjadi seorang guru, tidak sembarang 

orang menguasai bidang kependidikan ini walaupun kenyatananya orang yang 

diluar kependidikan bisa menjadi guru, akan tetapi tidak professional. Dan karena 

itulah profesi ini tidak semua bisa menjadi seorang guru. Dan pada hakikatnya 

guru memiliki peran yang sangat penting untuk mencerdaskan anak bangsa dan 

menentukan gerak maju kehidupan anak bangsa. 

 

C. Syarat-syarat menjadi Guru Profesional 

Menurut Reni Fahdini, Beberapa aspek yang dapat mencerminkan guru 

profesional antara lain berhubungan dengan penyelesaian tugas-tugas keguruan: 

                                                           
49

Kusnandar, Guru Profesional Implementasi KTSP dan Persiapan Menghadapi 

Sertifikasi Guru (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2011), h. 55. 



43 
 

 

1. Menguasai landasan kependidikan. 
2. Memahami bidang psikologi pendidikan. 
3. Menguasai materi pelajaran. 
4. Mampu mengaplikasikan berbagai metodologi dan strategi 

pembelajaran. 
5. Mampu  dalam  merancang dan memanfaatkan berbagai media dan 

sumber belajar. 
6. Mampu dalam melaksanakan evaluasi pembelajaran. 
7. Mampu dalam menyusun program pembelajaran. 
8. Mampu dalam melaksanakan unsur-unsur penunjang. 
9. Mampu dalam melaksanakan penelitian dan berpikir ilmiah untuk 

meningkatkan kinerja. Untuk memprofesionalkan suatu pekerjaan.
50

 
 

Tidak hanya keterampilan pendidikan yang diperlukan dalam menjadi 

seorang guru yang professional, akan tetapi harus memenuhi syarat yaitu : 

1. Konsep, struktur, dan metode keilmuan/teknologi/seni yang 
menaungi/koheren dengan materi ajar 

2. Materi ajar yang ada dalam kurikulum sekolah 
3. Hubungan konsep antar mata pelajaran terkait 
4. Penerapan konsep-konsep keilmuan dalam kehidupan sehari-hari dan 

Kompetisi secara profesional dalam konteks global dengan tetap 
melestarikan nilai dan budaya nasional.

51
 

Syarat-syarat kompetensi seorang guru menurut buku Abu Ahmadi yaitu: 

1. Harus memiliki sikap solidaritas yang tinggi terhadap sesama serta 
bergaul dengan baik. 

2. Harus dapat memelihara dan menghargai dengan sungguh-sungguh 
semua kepercayaan yang diberikan oleh orang-orang yang 
berhubungan denganya. 

3. Harus memiliki jiwa optimis dan berusaha melalui yang baik, 
mengharapkan yang baik dan melihat segi-segi yang baik. 

4. Hendaknya bersifat adil dan jujur, sehingga tidak dipengaruhi 
penyimpangan-penyimpangan orang lain. 

5. Hendaknya ia cukup tegas dan objektif. 

6. Harus berjiwa terbuka dan luas sehingga mudah memberikan 
pengakuan dan penghargaan terhadap situasi yang baik. 

7. Harus terbuka dan tidak boleh berbuat yang dapat menimbulkan 
kesalahan terhadap seseorang yang bersifat selama-lamanya. 

8. Harus jujur, terbuka, dan penuh tanggung jawab. 

9. Harus ada taktik sehingga kritikannya tidak menyinggung perasaan 
orang lain 

10. Sikapnya harus rama, terbuka. 

11. Harus dapat bekerja dengan tekun dan rajin serta teliti. 
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12. Personal appressence terpelihara dengan baik sehingga dapat 
menimbulkan respons dari orang lain. 

13. Terhadap murid-murid ia harus mempunyai perasaan cinta, 
sedemikian rupa sehingga ia secara wajar dan serius mempunyai 
perhatian terhadap mereka.

52
 

 
Berdasarkan penjelasan tersebut maka dapat disimpulkan bahwa menjadi 

seorang guru professional selain harus memiliki syarat-syarat kompetensi 

professional di atas juga harus memiliki pendidikan yang memadai, seperti 

memiliki pengalaman mengajar, memiliki masa kerja yang cukup lama, memiliki 

sikap yang baik dan positif untuk menghadapi tugasnya sebagai seorang guru, hal 

ini juga dimaksudkan agar tujuan pendidikan dan standar kelulusan pendidikan 

dapat dicapai dengan baik. 

Dengan adanya syarat-syarat sebagai kompetensi professional tersebut 

diharapkan seorang guru mampu mencapai tujuan pendidikan dengan baik dan 

efisien, dengan melaksanakan tugas sebagaimana telah ditetapkannya tujuan 

pendidikan. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Ngalim Purwanto yakni syarat 

kompetensi professional guru ialah memiliki ijazah yang sesuai dengan mata 

pelajaran yang ajarkannya dan sesuai dengan yang telah ditetapkan oleh aparatur 

pemerintah, memiliki pengalaman yang cukup baik, memiliki kepribadian yang 

baik, memiliki kemampuan pengetahuan yang luas dan keahlian di dalam 

bidangnya serta dapat menyumbangkan ide-ide kreatifitasnya untuk kemajuan 

dan perkembangan sekolah.
53

 

Dari beberapa pemaparan di atas, dapat kita lihat bahwa syarat-syarat 
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kompetensi professional seorang guru merupakan titik ukur yang sangat penting 

dan berhubungan erat dengan pelaksanaan tugas sekolah. Yang khususnya dalam 

menunjang tercapainya tujuan pendidikan di suatu sekolah. 

 

D. Macam-macam Kompetensi 

1. Kompetensi Pedagogik 

Pengertian guru dalam Undang-undang No 14 tahun 2015 adalah sebagai 

tenaga pengajar professional dengan tugas utama mendidik, mengajar, 

membimbing, mengarahkan, melatih, menilai,dan mengevaluasi peserta didik 

pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan dasar dan pendidikan 

menengah.
54

 

Menurut pendapat lain yang menyatakan bahwa guru adalah seseseorang 

yang dalam proses belajar mengajar memiliki peran penting dalam usaha 

pembentukan sumber daya manusia (SDM) yang memiliki potensial dalam 

pembangunan.
55

 Dalam pasal 28 ayat 3 butir (a) menjelaskan kompetensi 

pedagogik dalam standar nasional meliputi :“kemampuan mengelola 

pembelajaran terhadap peserta didik yang meliputi pemahaman, perancangan dan 

pelaksanaan pembelajaran, evaluasi hasil belajar dan pengembangan peserta didik 

dalam mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimilikinya”.
56
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2. Kompetensi Profesional 

Kompetensi profesional yang terkandung dalam standard nasional 

pendidikan yang terdapat dalam pasal 28 ayat 3 butir (c) menjelaskan kompetensi 

profesional ialah penguasaan materi pelajaran secara luas dan mendalam yang 

memungkinkan membimbing peserta didik memenuhi standard kompetensi yang 

ditetapkan dalam standar nasional pendidikan.
57

 

3. Kompetensi Kepribadian 

Kompetensi Kepribadian seorang guru sangatlah penting karena Seorang 

guru dituntut untuk memiliki kepribadian yang baik. Kepribadian juga sering 

dikatagorikan dengan sesuatu yang abstrak, sukar tidak tampak dilihat secara 

nyata, hanya dapat dilihat dengan penampilan, tindakan dan ucapan ketika sedang 

menghadapi persoalan atau melalui atasannya saja.
58

 Kepribadian mencakup 

semua unsur, baik secara fisik mapun psikis. Sehingga bisa kita lihat bahwa setiap 

tindakan atau tingkah laku seseorang merupakan cerminan dari kepribadian orang 

tersebut selama hal tersebut dilakukan secara sadar. Setiap prilaku, tindakan, 

tingkah laku dan perkataan yang positif akan meningkatkan pencitraan diri dari 

kepribadian seseorang. Naiknya kepribadian seseorang maka kewibawaan pun 

akan terlihat pada orang tersebut. 

Kompetensi kepribadian yang dimiliki seorang guru yaitu “kemampuan 

guru yang bersifat pribadi, kepribadian guru yang baik dan stabil, dewasa, arif 

dan bijaksana, berwibawa, berakhlak mulia, yang bisa menjadi teladan bagi 
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peserta didik dan masyarakat, dapat mengevaluasi kinerja sendiri dan dapat 

mengembangkan diri secara berkelanjutan.
59

 

4. Kompetensi Sosial 

Kompetensi sosial yang dijelaskan dalam pasal 28 ayat 3 butir (d) ialah, 

kemampuan guru sebagai bagian dari masyarakat untuk berkomunikasi dan 

bergaul secara efektif dan efisien dengan peserta didik, sesama pendidik, tenaga 

pendidik, orang tua/wali peserta didik dan masyarakat sekitar.
60

 Kompetensi 

sosial juga sebagai social intelligence atau kecedasaran sosial.Kecerdasan sosial 

juga merupakan salah satu kecerdasan (logika, bahasa, music, ragu, ruang, 

pribadi, alam, dan kuliner).
61

 

Berdasrkan penjelasan tersebut senada dengan penjelasan menurut Hujair 

Sanaky yaitu: 

Kompetensi sosial ialah, seperangkat prilaku yang merupakan dasar dari 
pemahaman diri seseorang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari 
lingkungan sosial serta tercapainya interaksi sosial secara efektif. 
Kompetensi juga mencangkup kemampuan interaktif dan pemecahan 
masalah kehidupan sosial.

62
 

 Menurut penjelasan di atas juga dapat dijelaskan bahwa kompetensi sosial 

seorang guru juga merupakan kemampuan untuk bercakap-cakap untuk 

menyesuaikan diri kepada tuntutan kerja dan lingkungan sekitar pada saat 

membawakan tugasnya sebagai seorang guru dan dapat berkomunikasi dengan 
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baik dengan peserta didiknya, sesama guru, kepala sekolah, pegawai tata usaha 

dan bahkan seluruh warga sekolah. Keempat potensi di atas memliki sifat yang 

holistic dan intergatif dalam kinerja seorang guru, oleh karenanya kompetensi 

guru meliputi: Pengenalan peserta didik dengan mendalam, cara seorang guru 

untuk menguasai bidang studi baik disiplin ilmu (disciplinary content) maupun 

bahan ajar dalam kurikulum sekolah (Pedagoical  content), Penyelenggara 

pembelajaran mendidik yang meliputi peerencanaan pelaksanaan pembelajaran, 

evaluasi proses, hasil belajar, serta tindak lanjut untuk perbaikan dan pengayaan. 

Sebagai seorang guru perlu adanya kesadaran bahwa penguasaan materi 

terhadap perkembangan peserta didik, teori-teori belajar, teknik pengevaluasian, 

pengembangan kurikulum, penguasaan terhadap model-model pembelajaran, dan 

metode pengajaran sangat diperlukan terhadap pengajaran dan IPTEK yang 

berkaitan dengan pengajaran. Dengan usaha sadar bahwa kompetensi belum 

dikuasai secara sempurna, dengan itu perlu adanya guru yang bertindak secara 

inisiatif untuk mencari sumber atau informasi mengenai pembelajaran tersebut. 

 

E. Faktor Pendukung Peningkatan Kompetensi Guru 

Pengembangan diri adalah upaya-upaya untuk meningkatkan 

profesionalisme agar memiliki kompetensi yang sesuai dengan perundang-

undangan yang berlaku, sehingga mampu melaksanakan tugas pokok dan 

kewajibannya dalam pembelajaran dan pembimbingan, termasuk pelaksanaan 

tugas-tugas tambahan yang relevan dengan fungsi sekolah/madrasah.
63

 Kegiatan 

pengembangan diri terdiri dari diklat fungsional dan kegiatan kolektif guru, untuk 
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mencapai dan meningkatkan kompetensi profesi guru yang mencakup kompetensi 

pedagogik, kepribadian, sosial dan profesional. 

Kegiatan pengembangan diri yang mencakup diklat fungsional dan 

kegiatan kolektif guru, harus mengutamakan kebutuhan guru untuk mencapai 

standar dan/atau peningkatan kompetensi profesi, khususnya berkaitan dengan 

layanan pembelajaran. Kebutuhan tersebut mencakup antara lain. 

a. Kompetensi penyusunan RPP, program kerja, perencanaan         pendidikan 
dan evaluasi. 

b. Penguasaan materi dan kurikulum 
c. Penguasaan metode pembelajaran 
d. Kompetensi melakukan evaluasi peserta didik dan pembelajaran. 
e. Penguasaan teknologi informasi dan komputer (TIK). 
f. Kompetensi inovasi dalam pembelajaran dan sistem pendidikan di 

Indonesia. 
g. Kompetensi menghadapi tuntutan teori terkini.

64
 

 
Kegiatan kolektif guru, dapat dilaksanakan dengan kegiatan          bimbingan 

dan pelatihan guru dengan tahapan: 

a. Menyusun program pembimbingan dan pelatihan profesional guru    di 
KKG/MGMP/MGP dan sejenisnya. 

b. Melaksanakan pembimbingan dan pelatihan profesional guru 
c. Mengevaluasi hasil pembimbingan dan pelatihan profesional guru. 
d. Melaksanakan pembimbingan dan pelatihan profesional guru dalam 

penelitian tindakan kelas.
65

 

 Dalam UUD RI No 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen dijelaskan 

berbagai upaya untuk mengembangkan standar kompetensi guru, antara lain 

dengan disahkannya undang-undang guru dan dosen yang ditindaklanjuti dengan 

pengembangan rancangan peraturan pemerintah (RPP) tentang guru dan dosen. 

Lahirnya undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen 

mengharuskan semua pendidik menguasai empat kompetensi. Semuanya itu 
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bermaksud untuk meningkatkan kompetensi guru. Ada beberapa strategi 

pemerintah dalam mengembangkan kompetensi guru, yaitu: 

1. Penyelenggaraan pendidikan untuk meningkatkan kualifikasi 
akademik, kompetensi, dan pendidikan profesi. 

2. Pemenuhan hak dan kewajiban guru sebagai tenaga profesinal sesuai 
dengan prinsip profesionalitas. 

3. Penyelenggaraan kebijakan strategi dalam pengangkatan, penempatan, 
pemindahan, dan pemberhntian guru sesuai dengan   kebutuhan, 
baik jumlah, kualifikasi akademik, kompetensi, maupun sertifikasi 
yang dilakukan secara merata, objektif, transparan, dan akuntabel 
untuk menjamin keberlangsungan Pendidikan. 

4. Penyelenggaraan kebijakan strategis dalam pembinaan dan 
pengembangan profesi guru untuk meningkatkan profesionalitas dan 
pengabdian professional. 

5. Peningkatan pemberian penghargaan dan jaminan perlindungan 
terhadap guru dalam melaksanakan tugas professional. 

6. Pengakuan yang sama antara guru yang bertugas pada stuan 
pendidikan yang diselenggarakan masyarakat dengan guru yang 
bertugas pada stuan pendidikan yang diselenggarakan pemerintah dan 
pemerintah daerah. 

7. Penguatan tanggungjawab dan kewajiban pemerintah dan pemerintah 
daerah dalam merealisasikan pencapaian anggaran pendidikan untuk 
memenuhi hak dan kewajiban guru sebagai pendidik profesional, dan. 

8. Peningkatan peran serta masyarakat dalam memenuhi hak dan 
kewajiban guru.

66
 

Berdasarkan dari penjelasan diatas dapat dipahami bahwa upaya 

peningkatan kompetensi guru dapat terwujud apabila adanya kesadaran, keinginan 

dan usaha yang dilakukan baik dari guru ataupun kelembagaan serta organisasi 

untuk saling bekerjasama dalam meningkatkan kompetensi. 
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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

A. Jenis dan Lokasi Penelitian 

Suatu penelitian dianggap valid jika menggunakan metodologi penelitian  

yang benar dan tepat. Penelitian yang tidak jelas metodologinya akan 

mengakibatkan hasil penelitian yang tidak eligibel atau tidak memenuhi syarat.
1
 

Untuk itu, pada bagian ini diuraikan metodologi yang digunakan oleh peneliti 

dalam penelitian ini, yakni sebagai berikut: 

Jenis penelitian dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif. 

Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang digunakan untuk meneliti pada 

kondisi obyek yang alamiah, yakni sesuatu yang apa adanya, tidak memanipulasi 

keadaan dan kondisinya. Penelitian kualitatif menempatkan peneliti sebagai  

instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi/gabungan, 

analisis data bersifat induktif dan hasil penelitian lebih menekankan makna dari 

pada generalisasi.
2
 

Dalam penelitian kualitatif data yang dikumpulkan berupa kata-kata,  

gambar. Selain itu semua data yang dikumpulkan kemungkinan menjadi kunci 

terhadap apa yang sudah diteliti. Dengan demikian, laporan penelitian akan berisi 

kutipan-kutipan data untuk memberi gambaran penyajian laporan tersebut. Data 

tersebut berasal dari naskah wawancara, catatan lapangan, tape recorder, dokumen 
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2
Sugiyono, Metode Penelitian Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D,(Bandung: 

Alfabeta, 2011), h. 1 



52 
 

 

pribadi, catatan atau memo dan dokumen resmi lainnya
3
. Dalam penelitian ini, 

langkah awal yang peneliti lakukan adalah menetapkan lokasi penelitian  sebagai 

dasar atau pedoman bagi peneliti dalam meneliti. Penelitian ini dilakukan di KKG 

PAI Kota Makassar, yang sekretariatanya terletak di jalan Aroepala No. 24 

gunung sari (SD Negeri Aroepala), Kecamatan Rappocini, Kota Makassar, 

Provinsi Sulawesi Selatan.  

B. Pendekatan Penelitian 

Pendekatan juga dapat dimaknai sebagai usaha dalam aktivitas penelitian 

untuk mengadakan hubungan-hubungan dengan objek yang diteliti. Pendekatan 

merupakan upaya untuk mencapai target yang sudah ditentukan dalam tujuan 

penelitian. Suharsimi Arikunto menyebutkan bahwa walaupun masalah 

penelitiannya sama, tetapi kadang-kadang peneliti dapat memilih satu antara dua 

atau lebih jenis pendekatan yang bisa digunakan dalam memecahkan masalah.
4
 

Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu: 

1. Pendekatan fenomenologi digunakan karena pembahasan tesis ini 

berkaitan dengan aktifitas sosial secara filosofis yang meneliti interaksi 

manusia dalam organisasi yang memiliki struktur esensial, peneliti 

menganalisis data secara fenomenologis yang spesifik  

2. Pendekatan pedagogis, penggunaan pendekatan ini dimaksudkan untuk 

mengetahui aspek-aspek pendidikan yang berkaitan dengan pelaksanaan 

manajemen organisasi KKG PAI. 
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3. Pendekatan manajerial digunakan untuk mengetahui eksistensi organisasi 

berdasarkan teori fungsi-fungsi manajemen dalam organisasi.  

Berdasarkan uraian di atas maka pendekatan yang akan digunakan oleh 

peneliti yaitu pendekatan fenomenologis karena pembahasan tesis ini berkaitan 

dengan aktifitas sosial secara filosofis yang meneliti interaksi manusia dalam 

organisasi yang memiliki struktur esensial, peneliti menganalisis data secara 

fenomenologis yang spesifik.  

C. Sumber Data 

Dalam penelitian ini, data yang diperlukan adalah semua data yang 

berkaitan dengan KKG PAI Kota Makassar meliputi sejarah dan latar belakang, 

program kerja, struktur organisasi, dan lainnya. Menurut Lofland sumber data 

utama pada penelitian kualitatif adalah kata-kata dan tindakan. Selebihnya  data  

tambahan  seperti dokumen dan lain-lainnya.
5
 Sumber data dalam penelitian ini 

terbagi menjadi dua yaitu: 

1. Sumber data primer dalam penelitian ini adalah sumber data yang 

diperoleh langsung dari informan di lapangan sesuai dengan permasalahan 

yang dibahas dalam penelitian ini. Data tersebut bersumber dari 

wawancara peneliti dengan Pengawas Pendidikan Agama Islam selaku 

penasehat organisasi, ketua, kordinator bidang pengembangan kurikulum, 

kordinator pengembangan profesi dan sumber daya manusia, dan anggota 

KKG PAI Kota Makassar yang mengikuti program peningkatan 

kompetensi guru Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti. 
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2. Sumber data sekunder merupakan data yang diambil melalui perantara 

atau data yang telah ada, misalnya melalui dokumentasi atau melalui orang 

yang tidak terlibat langsung dalam ruang lingkup yang akan diteliti.
6
 Data 

sekunder dalam penelitian ini adalah bentuk dokumen yang telah ada 

seperti informasi yang menjelaskan tentang sejarah berdirinya, data KKG 

PAI serta dokumentasi penting dalam pelaksanaan  yang erat kaitannya 

dengan masalah penelitian ini. 

Data yang diperoleh baik dari sumber data primer maupun data sekunder 

kemudian dikomparasikan untuk dianalisis dengan tetap mengutamakan substansi 

data primer. 

D. Metode Pengumpulan Data 

Agar diperoleh data yang valid dalam penelitian ini perlu ditentukan 

teknik- teknik pengumpulan data yang sesuai. Dalam hal ini penulis menggunakan 

metode:  

1. Observasi 

Metode observasi adalah suatu metode yang digunakan dengan cara 

pengamatan dan pencatatan data secara sistematis terhadap fenomena-fenomena  

yang diselidiki. Menurut Suharsini Arikunto menyebutkan observasi atau  disebut 

pula dengan pengamatan meliputi penglihatan, penciuman, pendengaran, peraba, 

dan pengecap.
7
 Oleh karena itu, observasi yang dimaksud oleh peneliti adalah 

observasi partisipatif yaitu terlibat langsung dan mengamati kegiatan model 
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peningkatan kompetensi Guru Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti melalui 

KKG PAI Kota Makassar.  

2. Interview/Wawancara 

Wawancara adalah salah satu bentuk instrumen yang sering digunakan 

dalam penelitian yang bertujuan untuk memperoleh data atau keterangan secara 

langsung dari informan. S. Margono mengemukakan bahwa wawancara adalah 

mengajukan pertanyaan secara lisan untuk dijawab secara lisan pula. Ciri 

utamanya  adalah  kontak langsung dengan tatap muka antara pencari informasi 

(interview) dan sumber informasi (informan).
8
 Dalam penelitian ini, interview 

yang digunakan adalah interview yang mendalam yaitu penggalian secara 

mendalam terhadap suatu topik yang telah ditentukan adapun yang menjadi 

informan adalah Pengawas Pendidikan Agama Islam selaku penasehat organisasi, 

ketua, kordinator bidang pengembangan kurikulum, kordinator pengembangan 

profesi dan sumber daya manusia, dan anggota KKG PAI Kota Makassar yang 

mengikuti program peningkatan kompetensi guru Pendidikan Agama Islam dan 

budi pekerti.  

3. Dokumentasi 

Dokumentasi, dari asal katanya dokumen, yang artinya  barang-barang 

tertulis. Didalam melaksanakan metode dokumentasi, peneliti menyelidiki benda- 

benda tertulis seperti buku-buku, majalah, dokumen, peraturan-peraturan, notulen 

rapat, catatan harian, dan sebagainya.
9
 Dalam metode dokumentasi ini peneliti 
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mengumpulkan data-data yang dimiliki dan peneliti menformulasikan dan 

menyusunnya dalam bentuk laporan sesuai dengan kebutuhan yang diperlukan. 

 

E. Instrumen Penelitian 

Penelitian yang bermutu dapat dilihat dari hasil penelitian, sedangkan  

kualitas hasil penelitian sangat tergantung pada  instrumen  dan  kualitas 

pengumpulan data. Sugiyono menyatakan, bahwa ada dua hal utama yang 

memengaruhi kualitas hasil penelitian yaitu kualitas instrumen penelitian dan 

kualitas pengumpulan data.
10

 Instrumen penelitian adalah peneliti  sendiri  sebagai 

key instrument artinya peneliti sendiri sebagai instrumen kunci dan penelitian 

disesuaikan dengan metode yang digunakan. Penulis menggunakan beberapa jenis 

instrumen, yaitu: 

1. Panduan observasi, yaitu alat bantu berupa pedoman pengumpulan data 

yang digunakan pada saat proses penelitian 

2. Pedoman wawancara, yaitu alat berupa catatan-catatan pertanyaan yang  

digunakan dalam mengumpulkan data. 

3. Check list dokumentasi, yaitu catatan peristiwa dalam bentuk tulisan 

langsung atau arsip-arsip, instrumen penilaian, dan foto kegiatan. 

 

F. Teknik Pengolahan Data dan Analisis Data   

Analisa data dalam penelitian ini menggunakan model Miles dan 

Huberman yaitu analisa data dilakukan pada saat pengumpulan data sedang 
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berlangsung dan setelah selesai pengumpulan data.
11

 Analisis data berlangsung 

secara simultan yang dilakukan bersamaan dengan proses pengumpulan data 

dengan tahapan-tahapan sebagai berikut: 

1. Reduksi Data 

Reduksi Data merupakan kegiatan pemilihan, penyederhanaan, pemusatan 

perhatian dari data mentah yang telah diperoleh. Data yang telah  diperoleh  

kemudian dicatat secara teliti dan rinci. Mereduksi data berarti merangkum, 

memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, mencari 

tema dan polanya yang dianggap relevan dan penting berkaitan model 

peningkatan Kelompok Kerja Guru Pendidikan Agama Islam di Kota Makassar. 

Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang 

lebih jelas dan mempermudah untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya. 

2. Penyajian Data 

Setelah data direduksi, langkah selanjutnya adalah melakukan penyajian 

data. Penyajian data dalam penelitian ini dilakukan dalam bentuk uraian singkat, 

bagan, hubungan antar kategori, dan sejenisnya. Penyajian data ini dilakukan 

untuk memudahkan memahami yang terjadi dan merencanakan kegiatan 

selanjutnya. 

3. Verifikasi dan Penarikan Kesimpulan  

Verifikasi yaitu penjelasan tentang makna data dalam suatu konfigurasi 

yang secara jelas menunjukkan alur kausalnya, sehingga dapat diajukan proposisi 
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yang terkait dengannya.
12

 Data yang sudah dipolakan, difokuskan dan disusun 

secara sistematik dalam bentuk naratif maka melalui metode induksi data tersebut 

disimpulkan, sehingga makna data dapat ditemukan dalam bentuk tafsiran dan 

argumentasi. Kesimpulan yang diambil sekiranya masih terdapat kekurangan akan 

ditambahkan. 

Dengan demikian, analisis pengolahan data yang penulis lakukan adalah 

berawal dari observasi, kemudian interview secara mendalam. Kemudian 

mereduksi data, dalam hal ini peneliti memilah dan memilih data mana yang 

dianggap relevan dan penting. Setelah itu, peneliti menyajikan hasil penelitian 

dengan menemukan temuan-temuan baru lalu dibandingkan dengan penelitian 

terdahulu. Sehingga dari sinilah peneliti membuat kesimpulan dan implikasi atau 

saran sebagai bagian akhir dari penelitian ini. 

G. Pengujian Keabsahan Data 

Dalam penelitian kualitatif perlu ditetapkan keabsahan data untuk 

menghindari data yang tidak valid. Hal ini untuk menghindari adanya jawaban 

dari informan yang tidak jujur. Triangulasi dilakukan dan digunakan untuk 

mengecek keabsahan data yang terdiri dari sumber, metode, dan waktu.
13

 

1. Tringulasi dengan menggunakan sumber yaitu dengan membandingkan 

dan mengecek kembali derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh 

dari lokasi penelitian melalui sumber yang berbeda. 

2. Triangulasi dengan menggunakan metode dilakukan dengan cara 
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membandingkan data observasi dengan hasil wawancara, sehingga dapat 

disimpulkan kembali untuk memperoleh derajat dan sumber sehingga 

menjadi data akhir yang autentik dan sesuai dengan masalah penelitian. 

3. Triangulasi dengan menggunakan waktu yaitu dengan cara melakukan  

pengecekan wawancara, observasi, atau metode lain dalam waktu  dan  

situasi yang berbeda sehingga menghasilkan data yang terpercaya sesuai 

dengan masalah penelitian.
14

 

Berdasarkan uraian di atas maka dalam pengujian keabsahan data yang 

digunakan peneliti Untuk mencapai standar kredibilitas hasil penelitian maka 

peneliti menggunakan triangulasi sumber, metode dan waktu. Artinya peneliti 

akan melakukan validasi data dengan menanyakan kepada sumber yang berbeda 

yang dinilai memiliki   kapabilitas atas informasi yang dibutuhkan secara snowball 

hingga data tersebut dianggap jenuh. Atau dilakukan validasi data dengan metode 

yang berbeda, dengan materi pertanyaan sama, sehingga data tersebut juga dinilai 

valid. 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN 

A. Profil Kelompok Kerja Guru Pendidikan Agama Islam (KKG PAI) Kota 

Makassar 

1. Visi, Misi, Fungsi, Tujuan dan Tugas Kelompok Kerja Guru 

Visi dan Misi berdirinya suatu lembaga sangatlah dibutuhkan untuk 

menentukan arah dari kegiatan Lembaga KKG PAi Kota Makassar merupakan 

Lembaga dibawah naungan Kementerian Agama Kota Makassar Provinsi 

Sulawesi Selatan. Adapun visi dari KKG PAI Kota Makassar yaitu, Mewujudkan 

Guru PAI yang Profesional dan Berkarakter.
1
 

Guna menuju Visi yang diharapkan maka KKG PAI Kota Makassar 

merumuskan misinya, yakni: 

a. Optimalisasi peningkatan Kompetensi Guru PAI untuk 
mengembangkan Sumber Daya Manusia Dalam Meningkatkan Kualitas 
Pendidikan 

b. Mengimplementasikan khittah organisasi secara nyata 
c. Memantapkan program kerja unggulan 
d. Meningkatkan perekonomian organisasi 
e. Meningkatkan kualitas pembinaan peserta didik

2
 

Sebagaimana fungsi KKG PAI Kota Makassar adalah sebagai forum 

konsultasi dan komunikasi antara sesama Guru Pendidikan Agama Islam (GPAI) 

dalam upaya meningkatkan kemampuan professional maka Kemudian dari visi 

misi tersebut KKG PAI Kota Makassar menetapkan tujuan lembaganya yaitu: 

a. Meningkatkan ukhwah Islamiyah dan wathoniyah dan meningkatkan 
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rasa kebersamaan dan tanggung jawab sebagai GPAI yang bertujuan 

menananmkan keimanan dan ketaqwaan peserta didik kepada Allah 

swt. 

b. Menumbuhkan semangat GPAI untuk meningkatkan kemampuan 

dalam mempersiapkan, melaksanakan dan mengevaluasi proses 

pembelajaran pendidikan agama Islam. 

c. Meningkatkan kemampuan GPAI dalam memilih dan menggunakan 

strategi serta metode mengajar yang tepat, sehingga dapat 

meningkatkan mutu pendidikan agama Islam. 

d. Menampung segala aspirasi dan permasalahan serta advokasi yang 

dihadapi GPAI dalam melaksanakan tugas serta bertukar 

pikiran/informasi juga mencari jalan penyelesaian. 

e. Membantu GPAI untuk memperoleh informasi tekhnis edukatif yang 

berkaitan dengan kegiatan pendidikan agama Islam 

f. Meningkatkan dan menumbuhkan semangat GPAI dalam meningkatkan 

kemampuan dan keterampilan dalam merencanakan, melaksanakan dan 

mengevaluasi program pembelajaran PAI. 

g. Mensosialisasikan berbagai kebijakan pendidikan dari Depdiknas dan 

Kemenag atau instansi yang lain yang terkait dengan pendidikan. 

h. Membantu GPAI untuk bekerjasama dalam meningkatkan kualitas 

kegiatan intrakulikuler dan ekstrakulikuler pendidikan agama Islam di 

Sekolah. 

i. Menambah wawasan tentang berbagai perkembangan terbaru keilmuan 

dan inovasi dalam pembelajaran pendidikan agama Islam dewasa ini 

j. Membantu GPAI dalam tuntutan Undang Undang Nomor 14 Tahun 

2005, Tentang Guru dan Dosen
3
 

Guna mewujudkan Ketercapain Visi, misi dan tujuannya maka KKG PAI 

Kota Makassar Memiliki tugas dan tanggung jawab secara umum dan khusus agar 

                                                           
3
Anggaran Dasar Anggaran Rumah Tangga KKG PAI Kota Makassar Periode 2020-2024 
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arah organisasi tersebut dapat lebih terarah. Adapun tugas dan tanggung jawabnya 

yaitu: 

a. Tugas dan tanggung jawab Umum: 1) Memberikan motivasi kepada guru-guru 

PAI agar mengikuti berbagai kegiatan yang diselenggarakan baik di tingkat 

Kecamatan, Kabupaten/Kota, Provinsi maupun tingkat pusat 2) 

Pelayanan dalam mengatasi berbagai permasalahan yang dihadapi oleh GPAI 

dalam melaksanakan proses pembelajaran. 3) Menyebarluaskan informasi 

tentang berbagai kebijakan pemerintah yang terkait dengan pelaksanaan 

pendidikan dan pengembangan kurikulum Pendidikan Agama Islam. 4) 

Merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan hasil kinerja dari 

kegiatan KKG PAI serta menetapkan program tindak lanjut. 5) Mengadakan 

konsultasi dan komunikasi dengan berbagai pihak terkait dalam masalah 

peningkatan mutu proses dan hasil Pendidikan Agama Islam. 

b. Tugas dan tanggung jawab Khusus: 1) Membantu GPAI dalam memahami 

berbagai kebijakan Pendidikan Agama Islam termasuk pengembangan 

Kurikulum Pendidikan Agama Islam. 2) Mengkoordinasikan berbagai kegiatan 

GPAI di kota Makassar. 3) Menyebarluaskan dan merealisasikan hasil 

penataran atau pelatihan yang dilaksanakan oleh Kementerian Agama. 4) 

Menampung saran dan aspirasi serta masukan dari berbagai pihak terkait 

dengan pelaksanaan Pendidikan Agama Islam
4
 

2. Susunan Pengurus 

 Secara Hierarki kepemimpinan, KKG PAI Kota Makassar menetapkan 

susunan pengurus untuk melaksanakan tanggung jawab sesuai bidangnya agar 

dapat mencapai tujuan yang telah ditentukan oleh KKG PAI Kota Makassar. 

Adapun susunan pegurusnya yaitu: 

                                                           
4
Anggaran Dasar Anggaran Rumah Tangga KKG PAI Kota Makassar Periode 2020-2024 
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1) Pembina : Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Makassar 

: Kepala Dinas Pendidikan Kota Makassar 

2) Pengarah : Kepala Seksi PAIS Kementerian Agama Kota Makassar 

: Kepala Bidang GTK Dinas Pendidikan Kota Makassar 

: Kepala Bidang Dikdas Dinas Pendidikan Kota Makassar 

: Pengawas PAIS Se Kota Makassar 

3) Penasehat : Dr. H. Muh. Rapi, M.Pd. 

: Dr. Tamrin Paelori, M.Pd. 

: Drs. H. Hasnawi, M.M 

: Sahid, S.Ag.,M.Pd. 

: Hairil M. Anwar, S,Pd.,M.Pd. 

4) Ketua  : Suardi, S.Pd.,M.Pd. 

5) Wakil ketua I : Saharuddin, S.Pd.I.,M.Pd. 

Wakil ketua II  : Farida, S.Ag. 

6) Sekretaris   : Sriyulianti Sira, S.Pd.I. 

W. Sekretaris I : Hamida Enre, S.Pd.I 

W. Sekretaris II : Lukman Usman, S.Pd.I 

7) Bendahara   : Hajemawati, S.Ag. 

W. Bendahara I : Hj. Andi Sukmawati, S.Ag.,M.Pd.I. 

W. Bendahara II  : Nurlinda, S.H.I.,S.Pd.I. 

8) Bidang–Bidang 

a) Pengembangan Kurikulum : 

Nasrul, S.Pd. I., M, Pd.I 

Darmawati, S.Ag.,m.Pd. 

Ruslan Mada, S.Pd.I 

Kaharuddin, S.Pd.I 

Sultan Anwar, S.Pd.I 

Nurul Hikmah NR, S.Pd.I.,M.Pd.I 

Irdiaty, S.Pd.I.,M.Pd.I 

Salvia Salmawati, S.Pd.I.,Gr. 

Nuraeni, S.Pd.I 
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Ernawati, S.Pd.I 

b) Bidang Pengembangan Profesi dan SDM : 

Muh. Ashar, S.Pd., M.Pd 

Aswaluddin, S.Pd.I 

Agus, S. Ag 

Syukran, S.Pd.I., M.Pd 

Muhammad Yusuf, S.Pd 

Al-Furqan, S.Pd.I 

Ernawaty, S. Ag 

Nurwahidah Ahmad, S.Pd.I 

Nur Mulyana Amin, S.Pd.I 

Syamsuriani Nurdin, S.Pd.I 

c) Bidang Pengembangan Ekonomi : 

Baso, S. Ag., M.Pd. I 

Megawati, S. Ag 

Andi Nupe, S.Pd.I 

Rosmiaty, S.Pd.I 

Hamriah, S. Ag. 

T. Darmawiah, S. Ag. 

Wahyudin, S.Pd.I. 

Hafsah, S. Pd.I 

Salahuddin, S.Pd.I 

Dwi harianto, S. Pd. 

d) Bidang Sosial dan Humas : 

Muhammad Ridwan, S.Pd.I 

Drs. Adb. Rajab, M.M 

Muhammad fahmi, S.Pd 

Darmawati, S.Pd.I 

Sarinah, S. Ag. 

Risal, S.Pd.I 

Darmawaty, S.Pd.I., M.Pd.I. 



65 
 

Sitti hilalijah, S. Pd. 

Andi Candra Ramadhan, S.Pd.  

Rahmayani, S.Pd.I 

e)   Bidang Pembinaan Ekstrakurikuler dan Lomba Keterampilan : 

Yanuar , S.Pd.I 

Muh. Rusyaidy, S. Ag. 

Sudirman, S. Ag. 

Supriati, S.Pd.I 

Nur ramadhani, S.Pd.I. 

Amaniah, S.H. 

Mastan, S.Pd. 

Hasmawati, S.Pd.I 

Hajra, S.Pd.I 

Kasriah, S.Pd.I 

f) Bidang Pelaksanaan Hari Besar : 

Bunaya, S. Ag. 

Ambo asse, S.Pd.I 

Ismail arsyad, S.Pd.I 

Akbar tambung, S.Pd.I 

Suardi, S.Pd.I. 

Devy afifanti ahmad, S.Pd.I 

Fatmawati, S.Pd. 

Suriani Rahman, S.Pd.I 

Fatmawati, S.Pd.I 

Fitriani nur alamsari, S.Pd.I
5
 

Setelah membaca susunan pengurus tersebut, maka dapat dipahami 

bahwa KKG PAI Kota Makassar berada dibawah naungan Kementerian Agama 

Kota Makassar dan dinas Pendidikan Kota Makassar sebagai Pembina, pengarah 

                                                           
5
Surat Keputusan, Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Makassar No. 1317 Tahun 

2020. 
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salah satunya adalah pengawas PAIS yang bertugas mengawas dan memberikan 

arahan kepada KKG PAI Kota Makassar dalam menjalankan program kerjanya. 

Adapun beberapa penasehat yang bertugas untuk memberikan nasehat, petunjuk, 

bimbingan dan intervensi yang dianggap perlu atas pengelolaan dan pelaksanaan 

KKG dan melakukan bekerjasama dengan beberapa pengawas PAIS dalam 

melakukan pengawasan dan penilaian atas sistem pengelolaan dan pelaksanaan 

pada seluruh kegiatan KKG dan memberikan saran-saran perbaikannya.  

3. Keadaan Sarana dan Prasarana 

Sarana prasarana merupakan Sarana prasarana merupakan salah satu 

bagian dari faktor pendukung tercapainya tujuan lembaga atau organisasi, 

sehingga sarana harus disediakan oleh tiap lembaga lembaga, termasuk KKG PAI 

sesuai dengan kemampuannya, untuk menunjang program-program kegiatan KKG 

PAI. Mendasari pada dokumen yang dimiliki oleh KKG PAI Kota Makassar, 

dapat diilustrasikan bahwa ketersediaan sarana dan prasarana belum sepenuhnya 

memenuhi kriteria seperti yang ditetapkan oleh Dirjen Pendis RI
6
, karena sarana 

yang telah dimiliki berupa: 

a. Kantor sekretariat 

b. Ruang pertemuan 

c. Laptop dan proyektor 

d. internet 

                                                           
6
Dirjen Pendis Departemen Agama RI dan Dirjen Peningkatan      Mutu Pendidik dan 

Tenaga Kependidikan Depdiknas, Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Kelompok Kerja Guru PAI 

SD, (Jakarta,2009) h. 22. 
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Sarana yang sangat dibutuhkan dan belum tersedia di KKG PAI Kota 

Makassar adalah Laboratorium PAI sebagai ruang praktek untuk memperdalam 

keilmuan sebagai guru PAI, selain itu perpustakaan dengan referensi Islami juga 

belum tersedia, sebagai sarana menambah referensi materi bagi anggota KKG PAI 

Kota Makassar. 

4. Program Peningkatan Kompetensi Guru di Kelompok Kerja Guru 

(KKG) 

 Kelompok Kerja Guru Pendidikan Agama Islam Kota Makassar 

memiliki program-program kegiatan yang tujuannya untuk meningkatkan 

kompetensi guru PAI & BP yaitu: 

a. Program Rutin 

1) Diskusi permasalahan pendidikan dan Kedinasan (Kompetensi 

sosial) 

2) Diskusi berbagai masalah kesulitan dalam pembelajaran 

(Kompetensi sosial) 

3) Pengumpulan dana melalui Kotak Amal setiap pertemuan KKG 

(Kompetensi sosial) 

4) Pertemuan rutin bulanan (Kompetensi sosial) 

5) Pengajian setiap triwulan (Kompetensi sosial & kepribadian) 

b. Program Peningkatan Kompetensi 

1) Bimbel Persiapan PPG bagi Guru PAI Se Kota Makassar 

(Kompetensi pedagogik & professional) 

2) Pelatihan pembuatan dan penggunaan media pembelajaran berbasis 

ICT (Kompetensi pedagogik) 
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3) Pelatihan Model pembelajaran (Kompetensi pedagogik) 

4) Workshop penyusunan kisi-kisi dan butir soal HOTS (Kompetensi 

pedagogik)  

5) Pelatihan program pengembangan keprofesian berkelanjutan 

(PPKB) (Kompetensi professional) 

6) Peningkatan kompetensi spiritual melalui pengajian dan 

pelaksanaan hari besar Islam (Kompetensi Kepribadian) 

7) Pelatihan pembinaan BTQ bagi guru PAI (Kompetensi 

Kepribadian) 

8) Pelatihan DAI bagi guru PAI & BP (Kompetensi kepribadian & 

professional) 

9) Pelatihan penyelenggaraan jenazah (Kompetensi professional, 

Kompetensi sosial)
7
 

 Kelompok kerja Guru Pendidikan Agama Islam Kota Makassar 

melaksanakan pertemuan rutin sebanyak 2 kali setiap bulan. Pertemuan rutin 

Kelompok Kerja Guru Pendidikan Agama Islam dilaksanakan pada hari sabtu 

pekan pertama dan pada hari Minggu pekan ketiga setiap bulan. Pada setiap 

pertemuan dalam KKG di minggu pertama, diberikan waktu khusus yaitu setelah 

penyampaian informasi dinas oleh pengawas dan Ketua KKG digunakan untuk 

pembahasan menggenai masalah-masalah yang terkait dengan pendidikan, 

pendalaman materi pembelajaran melalui literatur terkait PAI, dan pembahasan 

berbagai kesulitan dalam pembelajaran. Untuk pelaksanaannya, dipimpin dan 

disajikan oleh kelompok yang bertugas pada bulan itu. Kegiatan ini sesuai dengan 

apa yang disampaikan oleh Ketua KKG PAI Kota Makassar, bertujuan  untuk 

                                                           
7
Dokumen Program Kerja KKG PAI Kota Makassar Periode 2020-2024 
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menambah wawasan dan memperdalam keilmuan bagi guru PAI & BP  Kota 

Makassar. Pertemuan rutin yang kedua, kegiatan yang dilakukan yaitu untuk 

pelatihan ICT yang dilakukan secara bergantian pada setiap bulan. 

B. Peran Kelompok Kerja Guru Pendidikan Agama Islam di Kota Makassar 

Dewasa ini, ada trend baru dimana nilai-nilai agama dibutuhkan, dicari, 

diselidiki dan dikembangkan untuk menjadi solusi atas keberadaan peradaban 

modern yang carut marut. Kondisi seperti ini akan memaksa Guru PAI & BP 

untuk memiliki daya tawar yang luas dalam konteks membangun moral bangsa 

pada umumnya dan peserta didik pada khususnya. 

Pemaparan kondisi di atas atas seharusnya dapat mendorong Guru PAI & 

BP untuk selalu  mengembangkan tugasnya dalam membangun manusia (peserta 

didik) ideal di tengah carut marut peradaban modern. Sejalan dengan itu, 

Pendidikan Agama Islam (PAI) merupakan salah satu usaha kaum terdidik dalam 

rangka mengupayakan profil manusia (peserta didik) yang dapat mengetahui 

ajaran agama dan selalu berusaha kembali kepada Tuhan. 

Keberadaan PAI sebagai bentuk ajaran agama Islam bertujuan untuk 

mempertahankan dimensi-dimensi kesucian pada potensi peserta didik agar 

mampu mendekatkan diri dan merasakan kehadiran Allah dalam setiap sikap dan 

perilaku hidup peserta didik. Upaya peningkatan kompetensi guru merupakan 

usaha-usaha untuk mendayagunakan, memajukan dan meningkatkan produktivitas 

kerja setiap guru yang ada di seluruh tingkatan manajemen organisasi dan jenjang 

pendidikan (sekolah) yang berimplikasi terhadap peserta didik. 

Tujuan dari upaya peningkatan kompetensi ini adalah untuk 

menumbuhkan kemampuan setiap pendidik (guru) yang meliputi pertumbuhan 

keilmuan, wawasan berfikir, sikap terhadap pekerjaan dan keterampilan dalam 

melaksanakan tugasnya sehari-hari, sehingga produktivitas kerja dapat 
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ditingkatkan. Upaya peningkatan kompetensi guru biasanya diselenggarakan atas 

asumsi adanya berbagai kekurangan dilihat dari tuntutan organisasi, tuntutan 

zaman atau karena adanya kehendak dan kebutuhan untuk tumbuh dan 

berkembang di kalangan tenaga pendidik itu sendiri. Islam mengajarkan bahwa 

perubahan adalah sebuah proses yang terus berkembang, perubahan tidak terjadi 

dengan sendirinya akan tetapi merupakan sesuatu yang perlu diupayakan, 

sehingga dalam perspektif Islam perubahan mutlak perlu dilakukan. 

Salah satu kegiatan yang selama ini dianggap efektif dalam merubah atau 

meningkatkan kompetensi guru adalah melalui kelompok kerja guru (KKG), yang 

mana dalam kegiatan ini guru yang berasal dari satu rumpun bidang studi 

berkumpul untuk mendiskusikan permasalahan-permasalahan yang berhubungan 

dengan bidang studi yang sama. Berikut beberapa pernyataan guru pendidikan 

agama Islam yang ada di Kota Makassar mengungkapkan bahwa :  

 

Selain meningkatkan rasa kebersamaan dan tanggung jawab sebagai 
Guru PAI yang bertujuan menanamkan keimanan dan ketaqwaan peserta 
didik, KKG PAI juga menumbuhkan semangat Guru PAI & BP untuk 
meningkatkan kemampuan dalam mempersiapkan, melaksanakan dan 
mengevaluasi proses pembelajaran di dalam kelas.

8
 

 

Sedangkan menurut Nurwahidah Ahmad bahwa :  

Dengan adanya KKG PAI di Kota Makassar dapat menampung segala 
aspirasi dan permasalahan serta advokasi yang dihadapi Guru PAI & BP 
dalam melaksanakan tugas serta bertukar pikiran/informasi juga mencari 
jalan penyelesaian serta dapat membantu guru PAI & BP untuk memperoleh 
informasi tekhnis edukatif yang berkaitan dengan kegiatan pendidikan 
agama Islam, serta dapat menambah wawasan tentang berbagai 
perkembangan terbaru keilmuan dan inovasi dalam pembelajaran 
pendidikan agama Islam.

9
 

 

 

                                                           
8
Hasmawati, Guru Pendidikan Agama Islam di SDN Mangkura III Kota Makassar, 

Wawancara pada tanggal 07 Agustus 2022 

9
Nurwahidah Ahmad, Guru Pendidikan Agama Islam di SDN Kakatua Kota Makassar, 

Wawancara pada tanggal 07 Agustus 2022. 
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Berdasarkan hasil wawancara di atas menunjukkan bahwa kelompok kerja 

guru pendidikan agama Islam yang dibentuk di Kota Makassar ini senantiasa 

menyediakan forum bagi guru pendidikan agama Islam untuk melaksanakan 

konsultasi dan sharing yang berkaitan dengan kegiatan pembinaan dan 

pengembangan pembelajaran, serta kelompok kerja guru pendidikan agama Islam 

di Kota Makassar senantiasa mengadakan kegiatan yang dapat meningkatkan dan 

menumbuhkan semangat bagi guru pendidikan agama Islam untuk meningkatkan 

kemampuan dan keterampilan dalam merencanakan, melaksanakan dan 

mengevaluasi program pembelajaran PAI disamping itu telah mensosialisasikan 

berbagai kebijakan pendidikan dari Depdiknas dan Kemenag atau instansi yang 

lain. dengan demikian dapat dikatakan bahwa dengan adanya kelompok kerja 

guru pendidikan agama Islam sangat membantu guru dalam membangun 

silaturahim, konsultasi dan komunikasi antar sesama guru pendidikan agama 

Islam. sehingga guru pendidikan agama Islam sangat bersyukur dengan adanya 

KKG PAI karena dapat meningkatkan kemampuan guru dalam memilih dan 

menggunakan strategi serta metode mengajar yang tepat, sehingga dapat 

meningkatkan mutu pendidikan yang ada. 

 Meningkatkan kompetensi guru Pendidikan Agama Islam yang dilakukan 

melalui kelompok kerja guru yang didasarkan pada data-data yang peneliti 

peroleh dari wawancara, observasi dan dokumentasi. Peningkatan kompetensi 

guru Pendidikan Agama Islam melalui Kelompok Kerja Guru Kota Makassar 

didasarkan pada visi dan misi KKG PAI Kota Makassar yaitu Mewujudkan Guru 
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PAI & BP yang Profesional dan Berkarakter yang kemudian secara rinci ada pada 

rumusan tujuan yang telah ditetapkan.
10

  

Ketua Kelompok Kerja Guru Pendidikan Agama Islam Kota Makassar 

melaksanakan tugasnya dari membuat perencanaan, pengorganisasian sumber 

daya, pelaksanaan program kerja, pengawasan serta pengevaluasian pelaksanaan 

program kerja semuannya didasarkan kepada visi dan misi KKG seperti yang 

telah disepakati Bersama, bukan pada gagasan pribadi ketua KKG PAI.
11

 

Melihat keberadaan KKG sebagai sebuah organisasi yang memiliki 

peran dan fungsi yang strategis dalam rangka meningkatkan kompetensi guru, 

serta membantu Guru PAI untuk bekerjasama dalam meningkatkan kualitas 

kegiatan intrakulikuler dan ekstrakulikuler pendidikan agama Islam di sekolah 

maka KKG PAI Kota Makassar selalu melakukan upaya-upaya dalam rangka 

meningkatkan kompetensi Guru PAI & BP dengan berbagai macam bentuk 

kegiatannya 

Pertemuan rutin Kelompok Kerja Guru Pendidikan Agama Islam Kota 

Makassar dilaksanakan pada hari sabtu pekan pertama dan pada hari Minggu 

pekan ketiga setiap bulan. Pada setiap pertemuan dalam KKG di minggu pertama, 

diberikan waktu khusus yaitu setelah penyampaian informasi dinas oleh pengawas 

dan Ketua KKG digunakan untuk pembahasan menggenai masalah-masalah yang 

terkait dengan Pendidikan. 

                                                           
10

Suardi, Ketua KKG PAI Kota Makassar. Wawancara pada Tanggal 6 Agustus 2022 

11
Muh. Ashar, Bidang Pengembangan Profesi dan SDM. Wawancara pada Tanggal 13 

Agustus 2022 
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Berdasarkan hasil observasi peneliti mengamati bahwa Pelaksanaan 

pertemuan rutin KKG PAI Kota Makassar, informasi yang disampaikan oleh 

pengawas KKG PAI merupakan hal yang penting untuk disampaikan mengingat 

informasi tentang kedinasan yang biasanya langsung turun kepada pengawas 

terlebih dahulu. Sedangkan informasi yang disampaikan oleh ketua KKG PAI 

Kota Makassar biasanya merupakan hal-hal yang terkait dengan program kerja 

yang akan dilaksanakan Atau kondisi keaktifan pengurus.  

Kegiatan KKG PAI terkait dengan diskusi mengenai masalah-masalah 

yang terkait dengan pendidikan atau keislaman, pendalaman materi pembelajaran 

melalui literatur terkait PAI, dan pembahasan berbagai kesulitan dalam 

pembelajaran dipimpin oleh petugas piket pada bulan itu. Kegiatan pendalaman 

materi pembelajaran melalui literatur terkait PAI, disajikan dengan pembahasan 

materi yang disajikan oleh pemateri yang ditunjuk oleh setiap kelompok dengan 

menggunakan LCD Proyektor, dan masing-masing guru PAI & BP diberikan 

salinan materi yang telah digandakan sebelumnya. Setelah pendalaman materi, 

akan langsung dilanjutkan dengan kegiatan diskusi mengenai berbagai kesulitan 

dalam pembelajaran dan diskusi mengenai masalah-masalah terkait dengan 

pendidikan dan keislaman. 

Kegiatan pendalaman materi melalui berbagai literature yang terkait PAI, 

menurut Hamriah, S.Ag., yang merupakan salah satu guru aktif pada kegiatan 
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KKG Kota Makassar, sangat membantu dirinya dalam mengembangkan materi 

yang ada pada kurikulum.
12

 

Setelah diskusi mengenai masalah pendidikan dan pendalaman materi 

pembelajaran, kegiatan dilanjutkan dengan praktek mengajar selama 15 menit 

oleh petugas piket dengan menggunakan model-model pembelajaran yang 

membuat peserta didik aktif dan menyenangkan. Setelah kegiatan praktek 

mengajar, maka selanjutnya akan dilakukan koreksi terhadap penampilan dalam 

praktek mengajar yang disampaikan, dengan harapan dapat menyegarkan ilmu 

yang pernah didapatkan ketika menempuh bangku kuliah dahulu terkait dengan 

teori-teori belajar yang kontemporer dan model-model pembelajaran yang efektif 

untuk dilaksanakan. Untuk kegiatan praktek mengajar, diadakan setiap bulan 

selain bulan juni, juli, desember, dan januari. 

Dalam rangka meningkatkan efektifitas pembelajaran sebagaimana dari 

hasil wawancara bersama Agus, yang mengungkapkan bahwa : 

Kegiatan dalam rangka meningkatkan efektifitas pembelajaran. Kegiatan 
yang dilaksanakan KKG PAI Kota Makassar dalam rangka meningkatkan 
efektifitas pembelajaran antara lain Membahas dan memilih metode 
pembelajaran PAI yang efektif dan efisien yang tepat digunakan pada saat 
proses pembelajaran di dalam kelas agar apa yang ingin dicapai dalam 
proses pembelajaran dapat tercapai sebagaimana yang telah diharapkan.

13
 

Sedangkan hasil wawancara peneliti dengan Ibu Farida selaku guru 

pendidikan agama Islam mengungkapkan bahwa: 

Dalam rangka   meningkatkan   efektifitas   dalam   pembelajaran   di 
sekolah diforum KKG PAI kami Menentukan dan menetapkan cara-cara 

                                                           
12

Hamriah, Anggota KKG PAI Kota Makassar, Wawancara pada tanggal 13 Agustus 

2022 

13
Agus, Bidang Pengembangan Profesi dan SDM KKG PAI Kota Makassar, Wawancara 

pada tanggal 14 Agustus 2022. 
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evaluasi PAI Kegiatan ini diawali dengan penampilan praktek mengajar, 
selanjutnya mengukur sejauh mana efektifitas penggunaan alat penilaian 
yang digunakan oleh masing-masing guru dalam proses  pembelajaran.

14
 

 

Data tersebut diatas menunjukkan bahwa Salah satu upaya yang 

dilakukan dalam meningkatkan kompetensi guru pendidikan agama Islam di Kota 

Makassar ini adalah kegiatan yang mengarah pada upaya peningkatan efektifitas 

pembelajaran dengan melakukan berbagai cara seperti mewajibkan setiap anggota 

KKG PAI untuk membuat dan menyerahkan perangkat pembelajaran, 

sebagaimana yang diungkapkan oleh Bapak Nasrul: 

Dalam rangka   upaya   meningkatkan   efektifitas   pembelajaran   di 
sekolah pengurus KKG PAI Mewajibkan setiap anggota KKG PAI untuk 
membuat dan menyerahkan perangkat pembelajaran, seperti silabus, 
program tahunan (prota), program semester (promes), Rencana Pelaksanaan 
Pembelajaran (RPP) dan Kriteria Ketuntasan Minimal

15
 

Data di atas menunjukkan bahwa Selama ini KKG PAI telah berperan aktif 

memberikan sumbangsihnya kepada anggota lewat berbagai kegiatan yang 

diadakan. Namun kiranya perlu adanya peningkatan seiring dengan tuntutan 

peningkatan kualitas hasil pendidikan yang dibarengi pula dengan upaya 

peningkatan kualitas administrasi sebagai tenaga guru yang selalu dituntut pro 

aktif dalam setiap kegiatan. 

Efektivitas pembelajaran merupakan suatu kegiatan atau aktivitas belajar 

mengajar akan tepat guna jika memperhatikan meminimalisir waktu terbuang dan 

penyampaian materi yang pas. Itu disebut efektivitas dalam pembelajaran. Itu 

sangat berguna terhadap pembelajaran karena jika efektivitas dalam pembelajaran 

                                                           
14

Farida, Guru Pendidikan Agama islam SDN Sudirman I Kota Makassar, Wawancara 

pada tanggal 13 Agustus 2022 

15
Nasrul, Bidang Pengembangan Kurikulum KKG PAI Kota Makassar, Wawancara pada 

tanggal 20 Agustus 2022.  

http://seputarpendidikan003.blogspot.com/2014/04/efektivitas-pembelajaran.html
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berhasil akan menghemat waktu, tenaga, ataupun mental. Efektivitas dalam 

pembelajaran tidak akan tercapai apabila tanpa dengan metode pembelajaran yang 

tepat dan materi yang memang dibutuhkan murid itu sendiri. Walaupun guru 

memiliki kriteria atau prinsip yang berbeda-beda itu semua bertujuan agar 

efektivitas tercapai dan juga menghasilkan peserta didik yang berkualitas. 

Memang pengorbanan guru tiada habisnya. Sehingga semakin mempertegas 

bahwa KKG PAI harus senantiasa berperan dalam menyiapkan kegiatan dalam 

rangka meningkatkan efektifitas pembelajaran. 

Pada pertemuan KKG bulan juni juli dan desember januari, menggantikan 

jadwal praktek mengajar, diadakan Penyusunan silabus, Penyusunan program 

tahunan, Penyusunan program semester, Penyusunan Kriteria Ketuntasan Minimal 

(KKM), Penyusunan rencana pelaksanaan pembelajaran, dan Pengolahan nilai 

hasil belajar. 

Kegiatan pelatihan pengolahan nilai hasil belajar, berdasarkan hasil 

observasi pada bulan September, disampaikan oleh Nasrul, S.Pd.I., M.Pd.I, yang 

merupakan salah satu pengurus bidang pengembangan kurikulum di KKG Kota 

Makassar. Beliau membuat aplikasi pengolahan nilai untuk kurikulum 2013 yang 

kemudian ditularkan kepada rekan-rekan anggota KKG Kota Makassar. 

Menurut Ibu Sriyulianti Sira, S.Pd.I, kegiatan penyusunan RPP dan     

Silabus dilaksanakan di awal dan akhir semester dengan harapan, ketika kegiatan 

sekolah libur, guru membuat RPP dan Silabus dan semua perangkat pembelajaran 
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di rumah.
16

 Dan hal ini sesuai dengan apa yang diungkapkan oleh Muhammad 

Fahmi, S.Pd.  yang merupakan salah satu anggota KKG PAI, dimana sebelum 

dirinya bergabung dalam KKG beliau jarang membuat adiministrasi 

pembelajaran. beliau merasa termotivasi dan merasa sangat terbantu dengan 

adanya pelatihan perangkat pembelajaran tersebut.
17

 

Akan tetapi, menurut hemat penulis, apabila penyampaian penyusunan 

silabus, penyusunan program tahunan, penyusunan program semester, penyusunan 

Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM), penyusunan rencana pelaksanaan 

pembelajaran, dan pengolahan nilai hasil belajar hanya dilakukan satu semester 

sebanyak dua kali saja dengan alokasi waktu sebanyak masing-masing sebanyak 

90 menit untuk setiap pertemuan, kurang maksimal. Dengan asumsi, ketika 

penulis melaksanakan observasi pada bulan Juni, diadakan KKG PAI dengan 

agenda pelatihan pengolahan nilai hasil belajar dan penyusunan aneka perangkat 

pembelajaran, harus berakhir pada penyusunan program semester saja, dan untuk 

penyusunan Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM) dan penyusunan rencana 

pelaksanaan pembelajaran akan diadakan pada bulan juli 2022. Alangkah baiknya 

apabila pada program penyampaian penyusunan silabus, penyusunan program 

tahunan, penyusunan program semester, penyusunan Kriteria Ketuntasan Minimal 

(KKM, penyusunan rencana pelaksanaan pembelajaran. dan pengolahan nilai hasil 

                                                           
16

Sriyulianti Sira, Sekretaris KKG Kota Makassar, Wawancara pada tanggal 3 September 

2022. 

17
Muhammad Fahmi, Anggota KKG PAI Kota Makassar, Wawancara pada tanggal 20 

Agustus 2022. 
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belajar, disediakan alokasi waktu yang lebih banyak, sehingga agenda kegiatan 

dapat diselesaikan dengan baik dan tidak tergesa-gesa. 

Selain mengadakan kegiatan pelatihan dalam rangka penggunaan metode 

pembelajaran KKG PAI SD Kota Makassar juga mengadakan berbagai kegiatan 

yang dapat meningkatkan skill yang dimiliki oleh  guru pendidikan agama 

Islam. Dalam rangka meningkatkan skill sebagai guru pendidikan agama Islam, 

sebab seiring dengan perkembangan zaman yang berimplikasi terhadap kurikulum 

pendidikan, maka menuntut adanya perkembangan dan penyesuaian materi ajar 

untuk siswa. Hal ini dilakukan agar materi yang disampaikan Guru PAI & BP 

selalu up to date. 

Seorang guru harus kreatif dalam pembelajaran karena isi pendidikan 

umum menyumbang terhadap kehidupan yang kreatif. Kreativitas menunjukkan 

eksplorasi gagasan dan kegiatan baru dan memberikan kepuasan serta dorongan 

untuk memperluas eksplorasinya. Dalam pembelajaran kreativitas seorang guru 

dapat membantu siswa mengembangkan kemampuan yang dimiliknya 

mengembangkan bakat yang yang ada pada diri siswa serta dapat mempertahankan 

kompetensi yang ada pada dirinya 

Bentuk kreativitas seorang guru dalam pembelajaran di kelas, akan sangat 

membantu dalam menentukan arah dan tujuan pembelajaran. Kreativitas guru 

akan lebih memudahkan siswa dalam menerima dan memahami materi pelajaran 

yang diberikan oleh guru, sehingga tujuan dari pembelajaran dalam hal ini 
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pembelajaran akidah akhlak akan mampu membentuk kepribadian dan moral 

siswa menjadi pribadi yang Islami dan moral yang luhur. 

Membangun kreativitas guru membutuhkan proses, ia tidaklah lahir 

tiba- tiba, ada proses yang mengawalinya seperti: pertama, belajar dari 

pengalaman mengajar, baik diperoleh dari pengalaman sendiri maupun dari 

pengalaman guru lain. Guru dapat belajar dan merefleksikan perjalanan proses 

belajar mengajarnya ke dalam praktik pembelajaran bersama siswa. Kedua, rasa 

cinta dan kasih sayang yang mendalam terhadap murid-muridnya agar mereka 

menjadi manusia ideal di masa yang akan datang. Cinta adalah energi kehidupan. 

Cinta merupakan sumber pemicu yang kuat atas lahirnya kreativitas. Jika ada 

cinta dan kasih sayang, maka rasa dan jiwa guru terlibat dalam proses 

pengajaran dan pendidikannya sehingga totalitas kinerja guru lahir. Perasaan 

siswa dapat menangkap cinta kasih gurunya sehingga terjalin hubungan psikologis 

antara siswa dan guru. Ketiga, adanya tanggung jawab yang mendalam terhadap 

tugasnya. Keempat, guru giat belajar untuk meningkatkan kualitas pengetahuan, 

kepribadian dan keterampilannya yang berhubungan dengan tugas dan tanggung 

jawabnya sebagai guru. 

Kegiatan dalam rangka meningkatkan pengetahuan dan wawasan guru 

pendidikan agama Islam dapat dilakukan dengan mengadakan workshop untuk 

sosialisasi kurikulum baru, pengembangan kurikulum, metode pembelajaran, 

perangkat pembelajaran dan berbagai macam permasalahan seputar isu-isu 

pendidikan bagi Guru PAI & BP, mengadakan kunjungan ke beberapa institusi 

pendidikan, sedangkan kegiatan yang dilakukan oleh KKG PAI dalam 
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meningkatkan pengetahuan dan wawasan guru pendidikan agama Islam melalui 

dengan berbagai kegiatan pula sebagaimana yang diungkapkan oleh Muh. Ashar 

dalam wawancara bersama peneliti yang mengungkapkan bahwa: 

Dalam peningkatan pengetahuan dan wawasan guru pendidikan agama 
Islam KKG PAI Kota Makassar mengadakan sosialisasi kurikulum baru, 
pengembangan kurikulum, metode dan lain-lain, serta mengadakan studi 
banding di sekolah atau lembaga pendidikan yang lebih maju baik di dalam 
maupun luar kota. Adapun studi banding dilakukan untuk melihat 
bagaimana pelaksanaan pembelajaran PAI di sekolah lain yang 
notabenenya sudah terkenal dan favorit. Dari situlah guru PAI anggota 
KKG dapat meniru model pembelajarannya.

18
 

Salah satu kegiatan yang dilakukan KKG PAI untuk mengingkatkan 

pengetahuan dan wawasan guru yaitu pelatihan ICT. Berdasarkan hasil observasi 

peneliti pada pelatihan ICT yang dilaksanakan pada bulan September, yang 

dimulai pukul 08.00–11.00 wib. Kegiatan ICT ini diikuti dengan antusias oleh 

guru-guru PAI Kota Makassar. Menurut hasil wawancara dengan Bapak Sahid, 

S.Ag., M.Pd., bahwa program kegiatan KKG sangat bermanfaat bagi guru-guru di 

Kota Makassar, khususnya terkait dengan pelatihan ICT dan perangkat 

pembelajaran.
19

 

Untuk program pengembangan dalam kegiatan KKG PAI Kota Makassar 

yaitu program Pelatihan pengembangan keprofesian berkelanjutan (PPKB) selama 

ini baru dilaksanakan hanya satu kali. Untuk tahun selanjutnya, diharapkan dapat 

ditingkatkan kembali kuantitas maupun kualitasnya dalam kegiatannya, 

mengingat dalam setiap tahun, ada guru PAI yang naik jabatan/golongan. 

                                                           
18

Muh, Ashar, Bidang Pengembangan Profesi dan Pengembangan SDM KKG PAI Kota 

Makassar, Wawancara pada tanggal 13 Agustus 2022 

19
Sahid, Penasehat pada KKG PAI Kota Makassar Wawancara pada tanggal 21 Agustus 

2022 
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Kegiatan program pengembangan dalam KKG PAI Kota Makassar ini, 

bermula dari perwakilan anggota KKG PAI kota Makassar yang mendapatkan 

diklat pelatihan di tingkat provinsi, yang kemudian ditularkan kembali kepada  

Anggota KKG PAI  di Kota Makassar. Selain diklat tersebut, KKG PAI Kota 

Makassar juga secara rutin mengirim anggotanya untuk mengikuti kegiatan 

Bintek Kurikulum dari mulai tahun 2013 sampai 2022 saat ini.
20

 

Berdasarkan program-program peningkatan kompetensi guru yang 

diselenggarakan oleh KKG PAI Kota Makassar, program peningkatan kompetensi 

guru yang masih perlu pengembangan adalah kompetensi kepribadian dan 

kompetensi sosial 

Kompetensi kepribadian merupakan salah satu kompetensi yang sangat 

penting untuk bisa dipenuhi setiap calon guru maupun guru yang mengajar di 

sekolah/madrasah agar dapat melaksanakan tugas dengan baik. Pada dasarnya, 

kompetensi kepribadian bukan bagian dari bahan yang akan dan harus 

diajarkan para guru pada peserta didik, akan tetapi merupakan kekuatan 

yang harus dimiliki setiap guru, agar dapat menghantarkan peserta didiknya 

menjadi orang-orang cerdas. Guru yang hanya pintar saja menurut penulis, 

tidak akan terlalu bermanfaat jika tidak memiliki komitmen untuk mengajar 

dengan baik. Komitmen untuk mengajar, memiliki tanggung jawab 

profesional yang baik, membimbing dan mendampingi para siswanya belajar, 

mudah menyesuaikan diri dengan situasi kelas, merupakan bagian dari 
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Muh. Ashar, Bidang Pengembangan Profesi dan SDM .Wawancara pada Tanggal 13 

Agustus 2022 
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kompetensi kepribadian yang dimiliki oleh seorang guru. 

Bagian dari kompetensi kepribadian yang dikembangkan di KKG PAI 

Kota Makassar memuat tentang pengadaan ceramah dan kajian keagamaan. 

Pengadaan ceramah rutin dilaksanakan pada bulan puasa ramadhan. Kegiatan 

ini dilaksanakan dengan Kemenag Kota Makassar dengan waktu jam 11.00 

sampai 12.00       siang. Ceramah keagamaan ini dihadiri oleh guru PAI Kota 

Makassar. 

Mengingat pentingnya kompetensi kepribadian ini untuk dilaksanakan 

bagi guru, maka program kegiatan yang bisa dilaksanakan sesuai dengan 

acuan Dirjen Pendis Departemen Agama RI. yaitu melaksanakan workshop 

dan seminar pengembangan kepribadian dan dialog dan diskusi dengan 

pakar kepribadian secara berkala.
21

. Menurut hemat peneliti, mengkaji 

psikologi perkembangan peserta didik juga layak dijadikan topik materi dalam 

program peningkatan kompetensi guru, sehingga ilmu pengetahuan guru 

selama mendapatkan perkuliahan dahulu dapat diperbaharui kembali. 

Bagian dari kompetensi sosial yang dikembangkan di KKG PAI Kota 

Makassar adalah melakukan kunjungan dan silaturahmi dengan sesama 

anggota KKG. Kunjungan dan silaturrahmi ini, biasanya dilakukan apabila 

ada anggota keluarga guru PAI & BP yang sedang mengalami sakit atau 

musibah, dan ada anggota keluarga guru PAI & BP yang pergi haji atau 

umrah. Selain itu KKG PAI Kota Makassar juga mengadakan bakti sosial 

                                                           
21

Dirjen Pendis Departemen Agama RI dan Dirjen Peningkatan Mutu Pendidik dan 

Tenaga Kependidikan Depdiknas, Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Kelompok Kerja Guru PAI 

SD, (Jakarta,2009). h.22 
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pada bulan Ramadhan dengan bentuk kegiatan berbagi menu buka puasa. 

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Penasehat KKG PAI Kota 

Makassar, Bapak Sahid, S.Ag., M.Pd., kegiatan KKG yang dilaksanakan  pada 

dasarnya sebagai usaha meningkatkan sumber daya manusia, dalam hal ini 

guru-guru PAI SD Kota Makassar yang tergabung dalam Kelompok Kerja 

Guru (KKG) PAI, yang dikhawatirkan dari tahun ke tahun semakin menurun 

karena pertambahan usia guru PAI itu sendiri, sedangkan tantangan menjadi 

guru PAI semakin besar, terlebih dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan 

teknologi yang semakin cepat. Beliau juga menyampaikan bahwa kegiatan-

kegiatan yang sudah ada dalam program tahunan, beberapa ada  yang belum 

dilaksanakan atau dalam pelaksanaannya belum maksimal. Hal ini dikarenakan 

permasalahan nara sumber dan pembiayaan.
22

 

C. Hasil Peningkatan  Kompetensi Guru Pendidikan Agama Islam melalui 

Kelompok Kerja Guru (KKG)  PAI Kota Makassar 

1. Peningkatan Kompetensi Pedagogic Guru 

Kompetensi merupakan suatu kemampuan yang mutlak dimilki oleh guru 

agar tugasnya sebagai guru dapat terlaksana dengan baik. Kompetensi merupakan 

perilaku yang rasional untuk mencapai tujuan yang persyaratkan sesuai dengan 

kondisi yang di harapkan. Kompetensi pedagogik adalah kemampuan seorang 

pendidik dalam mengelola pembelajaran.  
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Sahid. Penasehat KKG PAI Kota Makassar, Wawancara pada tanggal 18 

September2022 
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Berdasarkan analisis dari hasil wawancara maka dapat  disimpulkan bahwa  

guru  telah  memiliki  kemampuan  dalam  pemahaman peserta didik. Guru 

memahami karakteristik peserta didik baik dalam bentuk kognitif, afektif maupun 

psikomotor.  Pemahaman ini didapatkan guru dari KKG dalam kegiatan simulasi, 

diskusi   maupun   pengarahan   oleh   teman sejawat dan pemandu. Kegiatan 

KKG mampu   memperdalam   pengetahuan   guru   untuk   lebih memperhatikan 

keadaan peserta didik. 

Kegiatan  pembahasan  silabus  bersama  sesuai  dengan  ruang  lingkup  

yang dibahas  dalam  kegiatan KKG.  Ruang  lingkup  yang dimaksud  adalah  

dalam  pengembangan  kurikulum,  silabus dan  RPP.  Hasil ini  sesuai dengan 

ruang lingkup yang dibahas dalam KKG yaitu pemecahan masalah yang selalu 

dihadapi  guru  berkaitan  dengan  penyusunan  silabus.  Dan  tujuan  dari  KKG  

sebagai wadah untuk memberikan pengarahan, pembinaan dan inovasi dalam 

menunjang mutu pendidikan salah satunya melalui silabus telah terpenuhi. 

Berdasarkan  hasil  wawancara  di KKG PAI Kota Makassar, guru 

memiliki  kemampuan dalam  penyusunan  RPP.  Seperti  yang  disebutkan  oleh 

Ibu Nuraeni yang  menyebutkan  bahwa: 

Dengan adanya kegiatan-kegiatan KKG  ini kami guru-guru sangat terbantu 
terkhususnya pada pembuatan perangkat pembelajaran, saya sudah mampu  
menyusun  RPP sesuai dengan yang dibutuhkan oleh siswa tempat saya 
mengajar. Tentunya dengan perumusan bersama guru-guru yang bergabung 
di KKG PAI Kota Makassar.

23
 

 

Perumusan RPP ini menuntut untuk setiap guru menyusun satu mata  

pelajaran  RPP dalam  satu  tahun  pada  jenjang  kelas  yang sama. Kemudian dari 
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Nuraeni, Anggota KKG PAI Kota Makassar, Wawancara pada tanggal 24 September 

2022 
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perumusan sendiri tersebut kemudian dikoreksi bersama dengan guru yang lain.  

Berdasarkan hasil tersebut dapat diartikan  guru  memiliki  kemampuan 

penyusunan  perencanaan  pembelajaran  melalui  pengalaman  serta  pengarahan 

yang didapatkan dari kegiatan KKG. 

Pelaksanaan  pembelajaran  merupakan  proses  melaksanakan  langkah-

langkah yang  disusun  dalam  rencana  pembelajaran.  Tujuan  dari  pelaksanaan 

pembelajaran adalah  untuk  memberikan  pengalaman  belajar  dan 

pengembangan  keterampilan  serta pengetahuan peserta  didik.  Dalam 

pengembangan  pelaksanaan  pembelajaran  guru harus  memiliki  8  keterampilan 

dasar.  Keterampilan  dasar  tersebut ditunjukkan dalam pelaksanaan pembelajaran 

sebagai berikut: yaitu keterampilan membuka dan menutup pelajaran, 

keterampilan  menjelaskan, keterampilan  bertanya, keterampilan  memberi 

penguatan, keterampilan menggunakan    berbagai media    pembelajaran, 

keterampilan membimbing  diskusi  kelompok  kecil, keterampilan  mengelola  

kelas, keterampilan mengadakan variasi, evaluasi hasil belajar. Dari kegiatan 

simulasi pembelajaran yang dilakukan di KKG, dapat dikatakan bahwa guru-guru 

yang aktif akan terlatih dan lebih mahir dalam melaksanakan pembelajaran, 

karena pada kegiatan tersebut, KKG melakukan evaluasi terhadap penampilan 

guru piket. Sehingga kemaksimalan 8 keterampilan dasar guru tersebut dapat 

tercapai. 

2. Peningkatan Kompetensi Kepribadian 

Guru dituntut harus kreatif sehingga materi yang diberikan dapat diterima 

siswa dengan cara yang menyenangkan. Pendidikan formal pertama yang diterima 
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anak adalah pendidikan di jenjang SD. Jika sejak dini terbentuk karakter yang 

baik maka generasi berikutnya akan menjadi generasi emas yang handal dan 

bertanggung jawab. Namun selama ini tidak banyak guru yang mampu 

menunjukkan kualitasnya. 

Kompetensi kepribadian guru tercermin pada kepribadian yang mantap, 

stabil, dewasa, berwibawa, dan mampu menjadi teladan bagi siswa maupun 

masyarakat banyak. Kajian keagamaan yang dilakukan pada saat ramadhan oleh 

KKG PAI kota Makassar tentu akan berdampak positif pada kepribadian guru 

yang sejatinya merupakan sosok yang ditiru. Selain kajian keagamaan, seminar 

pengembangan kepribadian yang merupakan program rutin dilakukan. 

Kegiatan ini sangat membantu guru PAI & BP dalam memahami dan 

memiliki kepribadian baik sesuai dengan tuntunan Islam. Hal ini sesuai dengan 

yang dikatakan oleh Bapak Ismail, bahwa: 

Dalam Pengembangan Kepribadian, dari kegiatan ceramah rutin yang 
dilakukan KKG PAI Kota Makassar, Guru PAI & BP bisa memahami 
makna dari profesinya. Muatan kajian yang disampaikan bukan hanya 
tentang ibadah-ibadah wajib seperti shalat, puasa, dan zakat namun juga 
berhubungan dengan pendidikan. Dimulai dari makna pendidik dan makna 
mendidik dalam Islam.

24
 

 

Seminar Perkembangan Kepribadian dan diskusi Bersama Psikolog untuk 

memahami perkembangan peserta didik. Dari kegiatan ini guru-guru 

berkesempatan menanyakan tentang kesulitan yang dimiliki oleh siswanya. Dan 

guru juga mendapat pengetahuan dalam menghadapi siswa yang membutuhkan 

perhatian khusus. Saat guru mampu memahami siswa secara psikologis, anak 
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 Ismail, Anggota KKG PAI Kota Makassar, Wawancara pada tanggal 25 September 

2022 
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akan cenderung merasa yakin dengan apa yang diajarkan oleh gurunya dan 

menjadikan gurunya sebagai salah satu sosok teladan. 

 

3. Peningkatan Kompetensi Sosial 

Kompetensi sosial sangat penting dan harus dimiliki oleh seorang guru 

karena guru itu sendiri merupakan bagian dari sosial (masyarakat) dimana 

masyarakat itu sendiri adalah konsumen pendidikan. Sehingga mau tidak mau 

baik guru maupun pihak sekolah harus dapat berkomunikasi dengan baik dan 

efektif dengan masyarakat tersebut. Jika tidak, maka sekolah ataupun guru yang 

tidak dapat berkomunikasi dengan baik dengan masyarakat, cenderung akan 

ditinggalkan oleh masyarakat itu sendiri. Selain itu untuk dapat mempersiapkan 

seorang peserta didik sebagai anggota dari masyarakat yang baik dan dapat 

menghadapi permasalahan yang akan datang. 

Kompetensi sosial guru di dalam KKG diasah melalui kegiatan kunjungan 

bersama pada guru-guru yang sedang berduka ataupun berkunjung ketika salah 

satu guru mengadakan acara. Selain itu, pertemuan-pertemuan rutin guru di KKG 

akan membentuk kompetensi sosial guru, berinteraksi dengan guru-guru yang 

tergabung dalam KKG. Dan juga saat diadakan rapat, setiap guru dipersilahkan 

untuk mengutarakan pendapatnya dan turut aktif dalam diskusi membahas 

kegiatan-kegiatan KKG.  

Untuk mengasah rasa empati para guru, kegiatan bakti sosial seperti 

berbagi takjil pada bulan ramadhan. Program yang diadakan KKG kota Makassar 

dalam meningkatkan kompetensi Guru tidak hanya pada bidang kompetensi 
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mengajar yang baik. Namun juga kegiatan-kegiatan sosial menjadi salah satu 

kegiatan yang rutin dilakukan, seperti yang dikatakan bapak Sudirman, bahwa: 

Di KKG kegiatan tidak hanya sebatas meningkatkan kompetensi guru PAI 
& BP dalam mengajar, kami juga mengadakan kegiatan-kegiatan sosial 
yang terjun langung ke masyarakat. Seperti berbagi takjil yang sudah kami 
lakukan. Hal ini juga sudah banyak diadopsi oleh guru-guru yang 
bergabung. Mereka mengadakan di sekolah masing-masing untuk 
mempertajam rasa sosial yang dimiliki siswanya.

25
 

 Data di atas menjelaskan bahwa KKG PAI Kota Makassar turut andil 

dalam meningkatkan kompetensi sosial para guru PAI yang bergabung, bahkan 

kegiatan sosial yang dilakukan di KKG dijadikan salah satu program di sekolah. 

Menurut peneliti, kegiatan seperti ini harus ditingkatkan dan ditambah dengan 

memprogramkan kegiatan sosial lainnya. 

4. Peningkatan Kompetensi Profesional 

Berbicara tentang kompetensi profesional, berarti berbicara tentang 

seberapa besar guru mampu mengaktualisasikan kompetensinya dalam 

memberikan layanan pembelajaran kepada peserta didik sehingga termotivasi 

dalam belajar. Kompetensi profesional merupakan suatu kemampuan terhadap 

penguasaan materi pembelajaran secara luas dan mendalam yang menghubungkan 

konten materi pembelajaran dengan memanfaatkan teknologi komunikasi dan 

informasi serta memberikan bimbingan kepada peserta didik yang sesuai dengan 

standar nasional pendidikan. 

KKG PAI Kota Makassar memfasilitasi keterampilan pembuatan 

perangkat pembelajaran dan juga mengadakan workshop ataupun pelatihan dalam 

mengembangkan kompetensi guru, seperti workshop kurikulum baru dan juga 
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pelatihan ICT. Persyaratan untuk mengumpulkan administrasi pembelajaran juga 

bentuk usaha yang meningkatkan profesional guru. Dimana guru yang 

sebelumnya kurang paham dalam pembuatan perangkat pembelajaran akhirnya 

bisa setelah mengikut pelatihan dari KKG. Selain itu, kegiatan ICT yang diikuti 

dengan antusias oleh guru-guu PAI Kota Makassar merupakan prestasi yang 

membanggakan. Guru-guru terkhususnya guru senior mendapat kesempatan untuk 

selalu memperbaharui kemampuannya dalam mengajar dengan menggunakan 

teknologi dan informasi. 

D. Faktor Pendukung dan Penghambat KKG PAI dalam Meningkatkan       

Kompetensi Guru PAI di Makassar 

1. Faktor Pendukung 

Berbicara tentang faktor pendukung kompetensi guru PAI & BP di Kota 

Makassar menurut hasil penelitian penulis meliputi pengalaman mengajar, 

lingkungan, kedisiplinan dan peran kepala sekolah dalam memberikan motivasi 

dan mendisiplinkan guru sebagaimana penjelasan bapak Tamrin Paelori 

bahwa: 

Salah satu yang menjadi faktor pendukung dalam menjalankan tugas 

sebagai seorang guru pendidikan agama Islam di sekolah adalah 

pengalaman mengajar, sebab itu sangat menentukan bagi guru PAI dalam 

hal kepemilikan kompetensi yang memadai, dengan adanya 

pengalaman mengajar akan semakin menambah kualitas seorang guru 
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dalam melaksanakan proses pembelajaran didalam kelas.
26

 

Pengalaman mengajar yang dimliki guru pendidikan agama Islam tidak 

hanya terbatas pada lamanya mereka menjadi guru PAI & BP, tapi juga 

bagaimana mereka memaksimalkan pengalaman mengajarnya dalam peningkatan 

hasil pembelajaran yang maksimal. Dari penjelasan salah seorang guru PAI & BP 

terlihat bahwa guru yang profesional dalam mengajar bukan hanya semata-mata 

dilihat dari lamanya mereka berprofesi sebagai guru tetapi juga kualitasnya dalam 

menyajikan materi pembelajaran, dan pemahamannya terhadap berbagai 

kompetensi yang harus  dimiliki oleh seorang guru PAI & BP. 

Guru PAI & BP SD yang ada di Kota Makassar dianggap telah memiliki 

pengalaman dalam mengajar, Hal ini diakui oleh bapak Suardi dalam wawancara 

bersama peneliti yang mengungkapkan bahwa: 

Pengalaman mengajar seorang guru adalah salah satu faktor yang 
menentukan kualitas seorang guru pendidikan agama Islam, sebab dengan 
pengalaman yang dimiliki oleh seorang guru dapat membantu kualitas 
sebuah pembelajaran dalam hal ini seorang guru sudah dapat mengambil 
keputusan yang tepat apabila mendapatkan sebuah kendala dalam sebuah 
proses pembelajaran berdasarkan pengalaman yang pernah dialami.

27
 

Guru PAI & BP yang tergabung KKG Kota Makassar telah memiliki 

pengalaman mengajar yang cukup lama, sehingga dalam pembelajaran dengan 

mudah menjalankan tugasnya sebagai pengajar dan pendidik dengan baik. 

Beberapa faktor pendukung kompetensi guru PAI & BP SD di Kota 

Makassar, salah satunya adalah adanya kedisiplinan yang dilaksanakan oleh 
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semua elemen yang ada di sekolah, baik itu disiplin yang berkaitan 

dengan tugas maupun disiplin yang berkaitan dengan proses pembelajaran. 

Disiplin bagi guru agama adalah kedisiplinan dalam proses dan pelaksanakan 

pembelajaran, perencanaan sekolah seperti halnya perencanaan evaluasi. Bila guru 

mampu menjalankan tugasnya dengan baik, tepat waktu sesuai dengan yang telah 

ditetapkan oleh sekolah dengan sendirinya maka prestasi belajar anakpun juga 

akan meningkat. Kedisiplinan dan kebijakan kepala sekolah sangatlah 

berpengaruh sehingga guru merasa terpacu untuk meningkatkan kualitas 

pembelajaran di sekolah, akan tetapi dalam pelaksanaannya semua ini tergatung 

pada kesadaran dari masing-masing individu. Semakin tinggi kesadaran guru 

untuk disiplin dalam menjalankan tugasnya sehingga akan menciptakan 

pembelajaran yang berkualitas      dan kedisipinan juga akan memberi pengaruh 

besar peserta didik. 

Lembaga pendidikan membutuhkan pengelola atau pemimpin yang 

mengatur terlaksananya proses pembelajaran di sekolah, dan tercapainya tujuan 

yang telah dirumuskan sebelumnya. Pemimpin lembaga pendidikan adalah 

seseorang yang dapat merencanakan, meng-organisasikan, mengawasi proses 

pembelajaran agar terlaksana dan tercapai tujuan pembelajaran. Pengelola 

pendidikan di sekolah, peneliti mengibaratkan sebagai pengemudi kendaraan, 

dalam hal ini adalah pemimpin atau kepala sekolah yang mengelolah organisasi 

dan kendaraannya berupa sekolah atau perguruan, pengemudi memegang peranan 

yang amat penting dalam mencapai tujuan bersama yang telah disepakati 

sebelumnya. Dengan keberadaan kepala sekolah sebagai seorang pemimpin yang 
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dapat menciptakan atau membuat kebijakan yang dapat dijalankan oleh semua 

pihak, tentunya Hal ini dapat tercapai apabila seorang kepala sekolah mampu 

memberikan pendekatan yang intensif kepada semua pihak, sehingga guru 

semakin sadar dengan tugas dan tanggung jawabnya sebagai seorang pendidik 

dalam mencerdaskan peserta didik. 

Pemimpin yang memimpin organisasi dan pengemudi yang mengemudikan 

kendaraannya memiliki kerja yang sistemik, artinya melibatkan bagian-bagian 

atau unsur-unsur, elemen-elemen yang tidak dapat dipisahkan satu sama lain. 

Dalam melaksanakan tugas sebagai seorang guru tentunya memiliki faktor 

pendukung seperti halnya pengaruh lingkungan sekolah sebagaimana yang telah 

diungkapkan oleh bapak Suardi: 

Salah satu faktor yang mempengaruhi dalam menjalankan tugas 
sebagai seorang guru pendidikan agama Islam adalah lingkungan, dimana 
lingkungan yang baik akan dapat membantu guru dalam pemberian 
pemahaman niliai-nilai pendidikan Islam beserta pengamalannya bagi 
peserta didik, begitu juga sebaliknya lingkungan sekolah yang kurang baik 
bisa saja menghambat dalam pemahaman peserta didik terhadap materi yang 
telah diajarakan oleh seorang guru.

28
 

 

Data diatas menunjukkan bahwa lingkungan merupakan salah satu faktor 

yang mempengaruhi kinerja seorang guru dalam melaksanakan proses 

pembelajaran baik itu lingkungan sosiopsikologis, termasuk didalamnya adalah 

ruang belajar. Dalam melaksanakan tugas sebagai seorang guru lingkungan sangat 

berperan penting, apabila lingkungan sekolah tidak dalam kondisi yang baik maka 

akan berdampak pada pencapaian tujuan pembelajaran di dalam kelas serta 

lingkungan adalah salah satu faktor yang sangat penting dalam memberikan 
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materi pelajaran kepada peserta didik sebab dengan lingkungan yang baik sangat 

membantu dalam proses pembelajaran yang sedang berlangsung di sekolah. 

Faktor lingkungan ini ada pula yang menyebutnya sebagai empirik yang 

berarti pengalaman, karena dengan lingkungan itu individu mulai mengalami dan 

mengecap alam sekitarnya. Manusia tidak bisa melepaskan diri secara mutlak 

dari pengaruh lingkungan. Sebagaimana yang telah disampaikan oleh Bapak 

Saharuddin hasil  wawancara dengan peneliti sebagai berikut: 

Menurut saya lingkungan sangatlah berpengaruh terhadap kinerja 
seorang guru pendidikan agama Islam dalam melaksanakan proses 
pembelajaran, sebab lingkungan dengan aneka ragam kekayaannya 
merupakan sumber inspirasi dan daya cipta untuk diolah menjadi kekayaan 
budaya bagi peserta didik. Lingkungan dapat membentuk pemahan peserta 
didik di sekolah, karena manusia hidup adalah manusia yang berfikir dan 
serba ingin tahu serta mencoba-coba terhadap segala apa yang tersedia di 
alam sekitarnya.

29
 

 
Penjelasan di atas dapat kita ketahui bahwa peranan lingkungan sangatlah 

besar dalam menunjang tugas seorang guru dalam melaksanakan proses 

pembelajaran di sekolah sebab dengan lingkungan yang kondusif akan 

mempermudah bagi guru pendidikan agama Islam dalam membimbing dan 

mengarahkan peserta didik di sekolah yang tentunya akan berdampak kepada 

pencapaian tujuan pembelajaran di sekolah. 

2. Faktor Penghambat 

 Pendidikan disertai dengan pembinaan yang berkelanjutan itu merupakan 

suatu proses untuk membawa anak kearah kedewasaan. Dengan memberikan 

pembinaan nilai-nilai, diharapkan dapat menciptakan pribadi yang mengerti 
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norma- norma yang berlaku dan tidak melakukan perbuatan yang merugikan 

orang lain. Pembinaan ini erat kaitannya dengan pemahaman dan pengamalan 

nilai-nilai pendidikan agama Islam. Dalam pelaksanaan internalisasi, tentu tidak 

terlepas dengan berbagai faktor baik yang mendukung maupun yang menghambat 

pelaksanaan internalisasi tersebut. 

Setiap upaya pastilah ada suatu hal yang menjadi pendukung dan 

penghambat untuk tercapainya tujuan tersebut, begitu juga yang terjadi pada guru- 

guru PAI & BP SD di Kota Makassar, dalam upaya mengembangkan kepribadian 

peserta didik di sekolah dasar. 

Domain yang berkaitan sebab-akibat, yaitu sebab dari faktor pendukung 

dan penghambat guru, dalam upaya mengembangkan pemahaman dan 

pengamalan nilai- nilai pendidikan Islam peserta didik di sekolah dasar di Kota 

Makassar yang peneliti peroleh dari hasil wawancra dan juga observasi secara 

langsung di lokasi penelitian. Berkaitan dengan hal-hal yang menjadi faktor 

penghambat bagi guru dalam meningkatkan mutu PAI SD di Kota Makassar 

dapat diketahui hasil wawancara dengan beberapa guru pendidikan agama Islam 

dimana beberapa guru pendidikan agama Islam mengeluhkan tentang keberadaan 

sarana dan prasarana yang tidak terlalu menunjang karna sekolah tidak memiliki 

berbagai fasilitas seperti Mushallah sebagai sarana tempat pelaksanaan kegiatan 

ibadah, sehingga setiap guru pendidikan agama Islam di sekolah tentunya akan 

mengalami yang namanya hambatan dalam melaksanakan tugasnya sebagai 

seorang guru, dan salah satu yang dapat menghambat adalah sarana dan prasarana 

yang dimiliki oleh sekolah sebab terkadang apabila guru pendidikan agama Islam 
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mengajarkan materi yang membutuhkan ruangan untuk melaksanakan pratek atau 

mendemonstrasikan materi pelajaran tidak cocok untuk dilaksanakan didalam 

kelas namun karena sekolah tidak cukup ruangan tersebut maka sebagai seorang 

guru harus mencari jalan lain. 

Sarina mengungkapkan : 

Faktor yang dapat menghambat kami dalam proses pembelajaran adalah 
sarana dan prasarana yang dimiliki sekolah belum terlalu lengkap, seperti 
halnya apabila  kami ingin  menggunakan  media  seperti  LCD  dalam  
proses pembelajaran namun tidak bisa dikarenakan digunakan oleh guru 
yang lainnya.

30
 

 Namun berbeda halnya dengan yang disampaikan oleh Muh. Fahmi yang 

mengungkapkan bahwa: 

Kalau mesalah faktor yang menghambat profesionalisme seorang guru 
bagi saya tidaklah terlalu menjadi masalah sebab bagi saya masalah sarana 
dan prasarana yang kadang menjadi kendala cukuplah memadai dan itu 
semua dapat diantisipasi serta cukupnya dana pendidikan yang diberikan 
oleh pemerintah sekarang ini serta senantiasanya diadakan kegiatan dalam 
rangkan meningkatkan kualitas guru pendidikan agama Islam di sekolah.

31
 

Berdasarkan pernyataan di atas secara umum, sarana dan prasarana yang 

semestinya berfungsi untuk memudahkan terjadinya proses pembelajaran, justru 

menjadi penghambat bagi guru PAI & BP di sekolah tersebut dalam 

meningkatkan mutu pendidikan khusus PAI. 

Keberhasilan suatu lembaga pendidikan sangat ditentukan oleh 

tersedianya sarana dan prasarana. Hal ini disebabkan keduanya mempunyai 

peranan yang penting dalam proses pembelajaran di sekolah. Sarana dan 
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prasarana yang terdapat di sekolah dimaksudkan sebagai perlengkapan yang 

digunakan dalam pembelajaran baik secara langsung maupun tidak langsung. 

Faktor penghambat selannjutnya dimana seorang guru dituntut untuk 

memiliki kompetensi dalam pemanfaatan teknologi pembelajaran terutama 

internet agar guru mampu memanfaatkan berbagai pengetahuan, teknologi dan 

informasi dalam melaksanakan tugas utamanya mengajar dan membentuk 

kompetensi peserta didik. 

Berkaitan dengan hal tersebut maka berdasarkan hasil wawancara 

peneliti dengan anggota KKG Pai Kota Makassar, mereka mengungkapkan bahwa 

dalam pembelajaran guru dituntut untuk menggunakan menggunakan fasilitas 

teknologi pembelajaran seperti halnya LCD proyektor dan sebagainya namun 

ternyata kebanyakan guru pendidikan agama Islam tidak menguasai penggunaan 

media tersebut. 

Sebagaimana yang diungkapkan Suardi bahwa: 

Dalam proses pembelajaran, guru dituntut untuk menggunakan media 
pembelajaran karena media pembelajaran erat kaitannya dengan materi 
pendidikan agama Islam terlebih sekolah memiliki LCD proyektor yang 
dapat menunjang pencapaian tujuan pembelajaran yang dilaksanakan di 
dalam kelas namun sangat disayangkan karena saya tidak terlalu menguasai 
media tersebut namun bukan berarti kami tidak maksimal dalam 
melaksanakan proses pembelajaran, karena semua itu juga ditentukan oleh 
strategi pembelajaran yang digunakan oleh guru tersebut.

32
 

 

Dalam proses pembelajaran pendidikan agama Islam guru jarang 

meggunakan media seperti LCD, leptop, sebab menurut mereka media LCD 

bukanlah satu satunya yang menentukan dalam proses pembelajaran akan tetapi 

tergantung bagaimana guru mampu membuat suasana pembelajaran 
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menyenangkan bagi peserta didik dan semua itu tergantung pada metode yang 

digunakan oleh guru di dalam kelas dalam rangka pencapaian tujuan 

pembelajaran ditambah guru kurang lancar menggunakan media seperti media 

LCD sehingga guru tidak memanfaatkannya sebagai media pembelajaran di dalam 

kelas. 

Kecanggihan teknologi pembelajaran bukan faktor penting dalam 

meningkatkan kualitas pembelajaran, namun Sebagai seorang tenaga pengajar 

hendaknya guru mampu secara inovatif   mengembangkan pembelajarannya 

seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Berdasarkan 

pernyataan di atas menunjukkan bahwa guru pendidikan agama Islam sebagian 

tidak mampu memanfaatkan media elektronikseperti LCD dan mengoperasikan 

laptop. 

Seorang guru pendidikan agama Islam termasuk guru di Kota Makassar 

dalam melakukan proses pembelajaran hendaknya memperhatikan media dan 

sumber belajar yang digunakan dalam menjelaskan materi pelajaran akan 

merangsang daya berpikir peserta didik, karena peserta didik dapat melihat apa 

yang disampaikan oleh guru pendidikan agama Islam dan akan menopan daya 

ingat peserta didik, dapat mengamati secara detail objek belajar yang dijelaskan 

oleh guru, dengan cara seperti itu maka hasilnya belajar akan semakin maksimal 

dan akan memberi kesan tersendiri pada peserta didik. 

Pernyataan guru diatas menunjukkan bahwa sebagai pendidik harus 

mencari cara lain agar peserta didik mampu memahami pelajaran. Salah satunya 

adalah dengan alat peraga berupa LCD, media merupakan salah satu komponen 
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penentu efektivitas belajar, media mengubah materi ajar yang abstrak menjadi 

kongkrit dan realistik namun sangat disayangkan karena dengan adanya 

pengakuan guru tersebut diatas yang belum mapu menguasai dengan baik media 

yang sifatnya berhubungan dengan elektronik seperti laptop dan LCD namun 

ternyata ditemukan guru yang belum bisa secara maksimal menggunakan leptop 

dan LCD dalam proses pembelajaran. 

Penyediaan media pembelajaran merupakan bagian dari pemenuhan 

kebutuhan peserta didik belajar, sesuai dengan tipe peserta didik belajar. 

Pembelajaran menggunakan media berarti mengoptimalkan fungsi seluruh panca 

indra peserta didik untuk meningkatkan efektivitas peserta didik belajar dengan 

cara mendengar, melihat, meraba, dan menggunakan pikirannya secara logis dan 

realistis. Pelajaran tidak sekedar menerawang pada wilayah abstrak, melainkan 

sebagai proses empirik yang konkrit yang realistik serta menjadi bagian dari hidup 

yang tidak mudah dilupakan. 

Faktor penghambat selanjutnya yang dirasakan ialah keterbatasan jam 

pelajaran untuk pelajaran Pendidikan Agama Islam, sebagai mana yang 

diungkapkan oleh Sudirman: 

Sebagai guru pendidikan agama Islam alokasi waktu pelajaran pendidikan 
agama Islam merupakan suatu kendala, sebab materi yang akan disampaikan 
sangat banyak berdasarkan rumusan kurikulum yang ada. Begitu pun 
dengan materi yang harus dipadukan dengan praktek secara langsung 
kepada peserta didik yang membutuhkan waktu yang tidak sedikit

33
 

 

Berbeda dengan penyampaian guru di atas Ibu Erni mengungkapkan 

bahwa: 
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Salah satu yang menghambat kami sebagai seorang guru pendidikan agama 
Islam dalam melaksanakan proses pembelajaran adalah sering bergantinya 
kurikulum pendidikan yang ada di indonesia sehingga sebagai seorang guru 
kami merasa kebingungan dengan hal tersebut sebab menurut kami 
kurikulum tidaklah mesti harus selalu berganti namun kualitas guru di 
sekolah yang  harus senantiasa ditingkatkan.

34
 

Sering bergantinya kurikulum pendidikan yang ada di negara kita 

sebenarnya menurut guru justru membuat guru yang ada disekolah menjadi 

kebingungan sebab guru belum memahami secara menyeluruh kurikum yang 

berlaku namun diganti lagi dengan kurikulum yang baru atau sudah dipahami oleh 

guru namun diganti dengan kurikulum yang baru sehingga guru kembali dituntut 

untuk memahami lagi kurikulum yang baru. 

Pelajaran PAI yang tidak sekedar hanya teori saja yang harus dikuasai 

akan tetapi harus didukung oleh praktek secara langsung menjadi salah satu 

penghambat yang dirasakan oleh guru PAI SD di Kota Makassar sebagaimana 

pernyataan di atas, dan menurut penulis hal ini harus menjadi perhatian khusus 

oleh pemerintah dalam meningkatkan kulitas pendidikan yang ada  di indonesia. 

Faktor penghambat lainnya adalah seluruh peserta didik memiliki latar 

belakang yang berbeda. Menurut Hasni bahwa dalam suatu sekolah pasti akan 

ditemukan beragam sekali masalah-masalah tentang peserta didik Hal tersebut 

disebabkan oleh beragamnya latar belakang yang dimiliki oleh peserta didik 

diantaranya fisik, kemampuan berfikir, faktor ekonomi, sosial dan faktor-faktor 

yang lain. Hal ini menuntut suatu sekolah agar memperlakukan peserta didik 

dengan memperhatikan latar belakang tersebut. Memang dalam suatu sekolah 

sudah terdapat aturan-aturan yang terbentuk sebagai acuan dalam penanganan 

                                                           
34

Erni, Anggota KKG PAI Kota Makassar, Wawancara pada tanggal 22 Oktober2022. 
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kasus maupun permasalahan peserta didik, namun pendekatan-pendekatan yang 

fleksibel terhadap latar belakang yang dimiliki peserta didik tentunya sangatlah 

diperlukan. 

Peserta didik sama seperti manusia yang lainnya, yang akan mendatangi 

apa yang mereka sukai. Sehebat apapun seorang guru, seorang motivator 

sekalipun, tidak akan bisa meningkatkan motivasi peserta didik dalam belajar bila 

tidak bisa membuat peserta didik menyukai apa yang akan dipelajari, karena 

dengan kondisi yang masih labil terhadap segala macam pengaruh, sebenarnya 

bisa dimanfaatkan sebagai pintu masuk untuk menyentuh perasaan peserta didsik. 

Peserta didik adalah sosok yang sangat dinamis, sehingga perubahan-perubahan 

bisa saja terjadi bila upaya itu dilakukan secara konsisten. 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan hasil penelitian, maka dapat 

disimpulkan bahwa: 

1. Peran kelompok kerja guru dalam meningkatkan kompetensi guru PAI & 

BP SD di Kota Makassar dapat dilihat pada intensnya kegiatan yang 

dilaksanakan, seperti kegiatan dalam rangka meningkatkan efektifitas 

pembelajaran, meningkatkan kreatifitas dan skil serta kegiatan yang 

meningkatkan pengetahuan dan wawasan guru pendidikan agama Islam.  

2. Peningkatan kompetensi pedagogic dilakukan dengan cara simulasi 

pembelajaran, diskusi permasalahan, pengembangan kurikulum silabus 

dan RPP. Peningkatan Kompetensi kepribadian dilakukan dengan Kajian 

keagamaan yang dilakukan pada saat Ramadhan, mendengarkan kultum 

sebelum masuk pada inti rapat, tadarrus al-Qur’an, Seminar 

Perkembangan Kepribadian diskusi Bersama Psikolog, Peningkatan 

Kompetensi Sosial dilakukan dengan kunjungan bersama pada guru-guru 

yang sedang berduka ataupun berkunjung ketika salah satu guru 

mengadakan acara, pertemuan-pertemuan rutin, kegiatan bakti sosial 

seperti berbagi takjil pada bulan Ramadhan, memberikan bantuan Ketika 

adanya terjadi bencana alam di salah satu daerah, mengunjungi jika ada 

yang sakit. Peningkatan Kompetensi Profesional dilakukan dengan 

memfasilitasi keterampilan pembuatan perangkat pembelajaran sesuai 
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lingkungan sekolahnya dan juga mengadakan workshop ataupun pelatihan 

dalam mengembangkan kompetensi guru, seperti workshop kurikulum 

baru dan juga pelatihan ICT. Pendalaman materi pembelajaran melalui 

literatur yang terkait PAI, diskusi mengenai masalah-masalah yang terkait 

dengan pendidikan dan keislaman, pembahasan berbagai kesulitan dalam 

pembelajaran 

3. Hasil Peningkatkan kompetensi pedagogik yaitu guru memiliki 

keterampilan membuka, menutup menjelaskan, bertanya, memberi 

penguatan, menggunakan media, membimbing diskusi, mengelola kelas, 

variasi dan evaluasi pembelajaran. Hasil Peningkatkan kompetensi 

kepribadian Guru yaitu kajian keagamaan dan tadarrus al-Qur’an 

menyejukkan hati dan pikiran, dengan seminar kepribadian guru lebih 

memahami  dan memiliki kepribadian sesuai tuntunan agama. Hasil 

Peningkatkan kompetensi sosial yaitu menguatkan rasa empati dan 

solidaritas guru, tercipta komunikasi yang baik. Hasil Peningkatkan 

Kompetensi profesional Guru yaitu pendalaman materi pembelajaran, 

terampil dalam menggunakan media pembelajaran. 

4. Ragam faktor pendukung dan penghambat dalam meningkatkan 

kompetensi guru PAI & BP SD di Kota Makassar dimana yang menjadi 

faktor pendukungnya adalah pengalaman guru dalam melaksanakan 

proses pembelajaran, kedisiplinan dan kebijakan kepala sekolah serta 

lingkungan sekolah yang di anggap kondusif dalam melaksanakan proses 

pembelajaran. Sedangkan faktor penghambat adalah sarana dan prasarana 
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yang dimiliki oleh sekolah, kurang mampunya beberapa guru 

menggunakan media elektronik seperti laptop dan LCD, alokasi waktu 

pelajaran yang dianggap kurang, serta seringnya kurikulum pendidikan di 

Indonesia berganti. 

B. Impilkasi Penelitian 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dipaparkan secara keseluruhan, 

maka berimplikasi terhadap pentingnya peningkatan Kompetensi Guru 

Pendidikan Agama Islam. Implikasi penelitian berupa peningkatan kualitas 

kepada pengurus KKG PAI, kepala sekolah, dan guru PAI & BP yang ada di Kota 

Makassar: 

1. Implikasi terhadap pengurus KKG PAI Kota Makassar 

a. Pengurus KKG PAI Kota Makassar lebih proaktif dalam 

memberikan motivasi kepada guru PAI  & BP dalam 

meningkatkan kompetensinya 

b. Pengurus KKG PAI Kota Makassar lebih aktif dalam memberikan 

pembinaan terhadap guru PAI & BP yang mengalami kendala 

dalam pelaksanaan kegiatan pembelajaran 

c. Selalu terbuka dalam menerima saran dan masukan dari semua 

pihak terutama guru PAI & BP dalam mengaktifkan KKG PAI 

Kota Makassar yang sangat dibutuhkan kehadirannya oleh para 

guru PAI & BP di sekolah. 
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2. Untuk Kepala Sekolah 

a. Memberikan pengarahan secara terus menerus kepada guru PAI & 

BP agar memiliki motivasi yang tinggi untuk senantiasa 

mengembangkan potensi dan kompetensi yang dimilikinya 

b. Menyediakan dan meningkatkan sarana prasarana pendukung agar 

kegiatan proses pelaksanaan tugas pendidikan dan pembelajaran 

dapat berjalan lancar dan mencapai hasil yang optimal 

c. Kepala sekolah diharapkan mampu mengatasi hambatan yang 

dihadapi dengan melakukan berbagai upaya yang telah 

dikemukakan dan melibatkan semua komponen, seperti pengawas, 

guru, pegawai dan juga melibatkan komponen masyarakat dalam 

mengawasi pelaksanaan pembelajaran di sekolah 

3. Untuk Guru PAI 

a. Aktif mengadakan kegiatan yang berkaitan dengan pelaksanaan 

tugas sebagai profesi guru, sehingga dapat meningkatkan 

kemampuan pribadi masing-masing guru PAI & BP 

b. Guru PAI & BP harus aktif mengikuti berbagai pelatihan, seminar, 

workshop dan diskusi ilmiah, juga diharapkan dapat terus 

berbemangat dalam menjalankan tugasnya sebagai pendidik dalam 

mencerdaskan anak bangsa 
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