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ABSTRAK 

 

Nama  : HAERUL IKBAL 

NIM  : 20800116044 

Jurusan  : Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah 

Fakultas  : Tarbiyah dan Keguruan 

Judul  : Efektivitas Kompetensi Sosial Guru terhadap Pembelajaran PAI 

yang Interaktif di SD Negeri 69 Balang-Balang Kecamatan Sinjai 

Barat”.  

 

Penelitian ini membahas tentang  efektifitas kompetensi sosial guru PAI dan 

pembelajaran PAI yang interaktif di SD Negeri 69 Balang-Balang Kecamatan Sinjai 

Barat. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui kompetensi sosial guru, pelaksanaan 

Pembelajaran PAI yang Interaktif, dan efektifitas kompetensi sosial guru PAI 

terhadap pembelajaran PAI yang interaktif di SD Negeri 69 Balang-Balang 

Kecamatan Sinjai Barat. 

Penelitian ini menggunakan penelitian kuantitatif Ekspostfacto dan desain 

penelitian  X -> Y.  Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh peserta didik di SD 

Negeri 69 Balang-Balang Kecamatan Sinjai Barat yang berjumlah 135  peserta didik 

dengan Jumlah sampel 22 orang. Teknik sampling yang digunakan adalah proposive 

sampling dengan menjadikan peserta didik kelas sebagai sampel penelitian.  Adapun 

instrumen yang digunakan pada penelitian ini adalah angket, pedoman observasi. 

Teknik analisis data yang digunakan statistik deskriptif dan statistik inferensial. 

Berdasarkan hasil analisis data dengan menggunakan statistik deskriptif 

diperoleh nilai rata-rata skor kompetensi sosial guru PAI sebesar 3,60. Dan nilai rata-

rata skor pembelajaran PAI yang interaktif sebesar 3,70.  Pada statistik  inferensial 

diperoleh nilai sig. Untuk Uji Prasyarat 0,608 > 0,05 membuktikan data berdistribusi 

normal, dan pengujian hipotesis diperoleh nilai sig. Regresi sederhana 0,00 < 0,05. 

Hasil penelitian menunjukkan terdapat efektivitas variabel (X) Kompetensi sosial 

guru dengan (Y) Terhadap pembelajaran PAI yang Interaktif di SD Negeri 69 

Balang-balang Kecamatan Sinjai Barat. Berdasarkan hasil penelitian diketahui nilai t 

hitung sebesar  5,700 > t tabel 1,734, sehingga H0 ditolak dan dapat disimpulkan bahwa 

Terdapat efektifitas yang signifikan antara kompetensi sosial guru terhadap 

pembelajaran PAI yang Interaktif. 

Implikasi pada penelitian ini dapat menjadi suatu wawasan untuk 

pengembangan ilmu pengetahuan bagi guru dan peserta didik. Seorang guru dituntut 

dapat meningkatkan kompetensi sosial yang dimiliki agar kemampuan interaksi 

sosialnya dapat menjadikan suatu peran utama dalam menciptakan pembelajaran yang 

efektif dan menyenangkan. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Manusia adalah makhluk sosial sehingga sebagian besar dari kehidupannya 

tidak lepas dari interaksi serta komunikasi dengan orang lain. Interaksi atau 

berkomunikasi dengan orang lain sudah menjadi bagian yang erat dan tidak 

terpisahkan dalam kehidupan manusia. Sebab interaksi, manusia mampu bertukar 

informasi, berbagi pengetahuan, mengembangkan diri serta berbagi manfaat lainnya.  

Keberhasilan proses belajar peserta didik sangat ditentukan oleh kompetensi 

sosial guru. Hal ini disebabkan guru sebagai pemimpin pembelajaran, sebagai 

fasilitator sekaligus sebagai pusat inisiatif pembelajaran. Maka dari itu guru harus 

selalu mengembangkan keterampilan dan kemampuan dirinya dalam mengelola 

pembelajaran dalam hal ini metode pembelajaran sehingga dapat mendorong peserta 

didik untuk belajar bersungguh-sungguh. 

Dalam konteks pembelajaran, keberhasilan seorang pendidik juga dalam 

melakukan proses pembelajaran sangat ditentukan oleh interaksi guru serta 

komunikasinya dengan peserta didik, sesama tenaga pendidik, orang tua/wali peserta 

didik dan masyarakat. Ngainun Naim mengatakan bahwa sebagian besar kehidupan 

manusia sesungguhnya berada dalam bingkai komunikasi. Tanpa komunikasi, 

manusia tidak akan menjadi makhluk yang sempurna. Komunikasi menjadikan 

manusia mampu menjalani kehidupannya secara aktif, dinamis, dan terus berkembang 

kearah kemajuan hidup.
1
 

                                                           
1
Ngainun Naim, Dasar-Dasar Komunikasi Pendidikan  (Yogyakarta: AR-Ruzz Media, 2011), 

h. 23-24. 
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Pendidikan sebagai usaha manusia untuk menumbuhkan dan mengembangkan 

potensi-potensi pembawaan jasmani maupun rohani sesuai dengan nilai-nilai yang 

ada didalam masyarakat dan kebudayaan. Pendidikan bagi kehidupan manusia 

merupakan kebutuhan mutlak yang harus dipenuhi sepanjang hayat. Tanpa 

pendidikan sama sekali mustahil suatu kelompok manusia dapat hidup berkembang 

sejalan dengan aspirasi (cita-cita) untuk maju, sejahtera dan bahagia menurut konsep 

pandangan hidup mereka.
2
 

Sesuai dengan Firman Allah swt dalam Q.S. Al-Mujadilah/58: 11. yang 

berkaitan pendidikan dan ilmu pendidikan sebagai berikut: 

اْ إِذاَ قيِلَ لكَُمۡ تفََسَّحُىاْ فيِ ٱلۡمَ  أيَُّهَا ٱلَّذِيهَ ءَامَىىَُٰٓ
َٰٓ ُ لَكُمۡۖۡ وَإِذاَ قِيلَ يَ  لِسِ فَٱفۡسَحُىاْ يَفۡسَحِ ٱللََّّ جَ 

ُ بمَِا ت ٖۚ وَٱللََّّ ُ ٱلَّذِيهَ ءَامَىىُاْ مِىكُمۡ وَٱلَّذِيهَ أوُتىُاْ ٱلۡعِلۡمَ درََجَ   يزَۡفَعِ ٱللََّّ
 ٱوشُزُواْ فَٱوشُزُواْ

 تعَۡمَلىُنَ خَبيِزٞ  

Terjemahnya: 

Hai orang-orang beriman apabila kamu dikatakan kepadamu: "Berlapang-

lapanglah dalam majelis", Maka lapangkanlah niscaya Allah akan memberi 

kelapangan untukmu. dan apabila dikatakan: "Berdirilah kamu", Maka 

berdirilah, niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di 

antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. dan 

Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan (Q.S. Al-Mujadilah/58: 11)
3
 

Dalil tersebut memberikan indikasi bahwa pendidikan sangat berperan penting 

dalam hal menanamkan jiwa agama bagi seorang anak, dimana pendidikan agama 

merupakan sesuatu yang mutlak dan wajib dilaksanakan,sebab anak adalah individu 

yang tidak memiliki sesuatu pengetahuan, tidak memiliki norma, tidak memimiliki 

etika dan aturan-aturan. Sehingga peran guru di sekolah sangat penting dalam 

                                                           
2
Fuad Ihsan, Dasar-Dasar Pendidikan (Jakarta: Rineka Cipta, 2013), h. 1-2. 

3
Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya Al Mujadilah: 11 (Jakarta: Yayasan 

Penyelenggara Penterjemah al-Qur‘an, 1971) 
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memberikan dan meningkatkan pengetahuan serta pemahaman peserta didik terkait 

norma, etika, aturan-aturan. Maka tugas dan upaya yang harus dilakukan adalah 

menanamkan jiwa agama atau moral yang menjadi kewajiban bagi orang-orang 

dewasa, termasuk orang tua. 

Menjadi seorang tenaga pendidik yang profesional tidaklah mudah. Sebab 

menjadi tenaga pendidik profesional memerlukan keahlian khusus, harus menguasai 

seluk beluk pendidikan, kemudian harus melalui proses pendidikan atau pendidikan 

prajabatan. Seorang tenaga pendidik juga akan berhadapan dengan banyak peserta 

didik yang tentunya mereka memiliki kriteria dan karakter yang berbeda-beda. Peran 

guru di sekolah sangat dibutuhkan untuk tercapainya proses pembelajaran. Seorang 

guru harus mampu memahami dan mengenali karakter peserta didiknya. 

Dalam Undang-Undang Negara Republik Indonesia no.14 tahun 2005 tentang 

guru dan dosen di jelaskan bahwa: ―Guru adalah pendidik professional dengan 

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

menilai, dan mengevaluasi pesera didik pada pendidikan anak usia dini jalur 

pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah‖.
4
 

Selain tugas utama guru sebagai seorang pendidik, juga harus menguasai 

empat kompetensi yaitu kompetensi professional, kompetensi pedagogik, kompetensi 

kepribadian dan kompetensi sosial. Ke-empat kompetensi tersebut harus sejalan atau 

tidak berdiri sendiri sebab kompetesi tersebut saling mempengaruhi serta saling 

mendasari satu sama lain. Dalam tulisan ini, penulis tidak keseluruhan membahas 

dari kompetensi-kompetensi tersebut. Penulis hanya akan membahas salah satu dari 

empat kompetensi tersebut yaitu kompetensi sosial sekaligus efektivitasnya dalam 

pembelajaran PAI yang interaktif. 

                                                           
4
Undang-Undang Negara Republik Indonesia no.14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen. 
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Guru merupakan salah satu faktor penting dalam proses pembelajaran sebag 

bagaimanapun idealnya suatu kurikulum tanpa ditunjang oleh kemampuan guru untuk 

mengimplementasikannya, maka kurikulum itu tidak bermakna sebagai suatu alat 

pendidikan.
5
 Orang disebut guru apabila  memiliki kemampuan merancang program 

pembelajaran, serta mampu menata dan mengelolah kelas agar peserta didik dapat 

belajar dan pada akhirnya dapat mencapai tingkat kedewasaan sebagai tujuan akhir 

dari proses pendidikan.
6
  

Guru sebagai pendidik  harus memacu diri dalam pembelajaran, dengan 

memberikan kemudahan belajar bagi seluruh peserta didik agar dapat 

mengembangkan potensinya secara optimal, menyenangkan dan memosisikan diri 

sebagai: a) orang tua yang penuh kasih sayang pada peserta didik, b) teman, tempat 

mengadu peserta didik, c) fasilitator, d) memberikan sumbangan pemikiran kepada 

orang tua, d) memupuk rasa percaya diri, berani dan bertanggung jawab, e) 

mengembangkan proses sosialisasi yang wajar antara peserta didik, orang lain, dan 

lingkungannya, dan f) mengembangkan kreativitasnya.
7
 

Sehingga dapat dipahami bahwa guru merupakan pendidik kedua setelah 

orang tua peserta didik, maka guru sebagai perancang program pembelajaran, 

memberikan kemudahan belajar peserta didik, pengembang potensi peserta didik dan 

tanpa guru pendidikan tidak akan berjalan dengan semestinya. Maka dari itu guru 

                                                           
5
Abd. Rahman Getteng, Menuju Guru Profesional dan Ber-Etika (Yogyakarta: Grha Guru, 

2012), h. 8. 

6
Jamil Suprihatiningrum, Guru Profesional: Pedoman Kinerja, Kualifikasi dan Kompetensi 

Guru (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2014), h. 24 

7
Abd. Rahman Getteng dan Rosdiana, Etika Profesi Keguruan (Yogyakarta: Ari Bumi 

Intaran, 2020), h.45. 
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sangat berperang penting dalam pendidikan dengan tujuan akhir dari proses 

pendidikan serta mencerdaskan kehidupan bangsa.  

Pada proses pembelajaran kompetensi professional, kompetensi pedagogik, 

kompetensi kepribadian dan kompetensi sosial tentu sangat penting dalam mencapai 

keberhasilan pembelajaran dan setiap guru tentu berharap kepada peserta didiknya 

mampu memahami apa yang diajarkan. Akan tetapi, fakta yang terjadi di lapangan 

saat penulis melakukan Observasi di SD Negeri 69 Balang-balang Kecamatan Sinjai 

Barat terkhusus guru PAI, pemahaman dan penguasaannya mengenai kompetensi 

sosial bisa dikatakan masih minim dan terkadang diabaikan, kemudian tingkat 

kemampuan berkomunikasi dan interaksinya dengan peserta didik masih kurang, 

bahkan interaksinya dengan beberapa guru, orang tua/wali peserta didik dan 

masyarakat sekitarnya masih belum nampak sehingga peserta didik hanya menimba 

ilmu dari ruang kelas dan gurunya itu sendiri, tidak dengan lingkungan sekitar seperti, 

dirumah, teman dan masyarakat sekitar. Kompetensi sosial sendiri, guru diharapkan 

memiliki kemampuan untuk berkomunikasi dan bergaul secara efektif dengan peserta 

didik, sesama pendidik, tenaga pendidik, orang tua /wali peserta didik dan masyarakat 

sekitar.
8
 

Hal ini menunjukkan bahwa efektivitas penerapan kompetensi sosial guru 

terhadap pembelajaran PAI yang interaktif perlu dilakukan penelitian agar guru di 

sekolah tersebut bisa menambah wawasan, lebih memahami serta  menguasai 

kompetensi sosial guru terkhusus guru PAI sehingga terbangun relasi dan interaksi 

antara guru dengan peserta didik, guru dengan tenaga pendidik, guru dengan orang 

                                                           
8
Jamil Suprihatiningrum, Guru Profesional: Pedoman Kinerja, Kualifikasi dan Kompetensi 

Guru (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2014), h. 110. 
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tua/wali peserta didik serta membangun relasi dan interaksi antara guru dengan 

masyarakat sekitar yang harmonis.  

Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis kemudian tertarik dan  

memberanikan melakukan penelitian dengan judul “Efektivitas Kompetensi Sosial 

Guru terhadap Pembelajaran PAI yang Interaktif di SD Negeri 69 Balang-Balang 

Kecamatan Sinjai Barat”.  

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka penulis dapat mengemukakan 

rumusan masalah penelitian sebagai berikut: 

1. Bagaimana kompetensi sosial guru di SD Negeri 69 Balang-Balang 

Kecamatan Sinjai Barat? 

2. Bagaimana Pelaksanaan Pembelajaran PAI yang Interaktif di SD Negeri 69 

Balang-Balang Kecamatan Sinjai Barat? 

3. Apakah kompetensi sosial guru PAI efektif terhadap pembelajaran PAI yang 

interaktif di SD Negeri 69 Balang-Balang Kecamatan Sinjai Barat? 

C. Hipotesis 

Hipotesis adalah jawaban dari suatu masalah penelitian. Secara tekhnis, 

hipotesis dapat didefinisikan sebagai pernyataan mengenai populasi yang akan diuji 

kebenarannya berdasarkan data yang diperoleh dari sampel penelitian. Secara 

statistik, hipotesis merupakan pernyataan mengenai keadaan parameter yang akan 

diuji.
9
 

Berdasarkan pengertian hipotesis yang telah diuraikan maka hipotesis dalam 

penelitian ini adalah: 

                                                           
9
Sumadi Suryabrata, Metodologi Penelitian (Jakarta: Raja Grafindo, 2014), h. 21-22 
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H0: Tidak terdapat efektivitas variabel (X) Kompetensi sosial guru dengan (Y) 

Terhadap pembelajaran PAI yang Interaktif di SD Negeri 69 Balang-balang 

Kecamatan Sinjai Barat. 

H1: Terdapat efektivitas variabel (X) Kompetensi sosial guru dengan (Y) 

Terhadap pembelajaran PAI yang Interaktif di SD Negeri 69 Balang-balang 

Kecamatan Sinjai Barat. 

Adapun hipotesis yang penulis ajukan pada penelitian ini adalah terdapat 

efektivitas variabel (X) Kompetensi sosial guru dengan (Y) Terhadap pembelajaran 

PAI yang Interaktif di SD Negeri 69 Balang-balang Kecamatan Sinjai Barat. 

D. Definisi Operasional dan Ruang Lingkup Penelitian 

1. Definisi Operasional Varibel 

Untuk menghindari kesalahan pengertian dalam memahami judul penelitian, 

maka perlu ditegaskan beberapa istilah dalam judul diatas, yaitu: 

a. Kompetensi sosial 

Kompetensi sosial adalah suatu kemampuan, keterampilan dan keahlian yang 

dimiliki seorang guru dalam mengelolah profesinya serta kemampuannya berinteraksi 

dengan peserta didik, kepala sekolah sesama guru/tenaga pendidik, orang tua/wali 

peserta didik dan masyarakat sekitar secara efektif. 

b. Pembelajaran Interaktif 

Pembelajaran interaktif adalah pembelajaran yang mengajak peserta didik 

untuk ikut berfikir, melihat, mendengar, menulis serta melibatkan berbagai 

keterampilan lainnya sehingga menciptakan suatu interaksi yang dan komunikasi dua 

arah antara guru dengan peserta didik. 
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2. Ruang Lingkup Penelitian 

Ruang lingkup pada penelitian ini hanya berfokus pada efektivitas kompetensi 

sosial guru terhadap pembelajaran PAI yang Interaktif di SD Negeri 69 Balang-

balang Kecamatan Sinjai Barat. 

E. Kajian Pustaka 

Dalam penulisan skripsi ini, penulis telah mengkaji dan menemukan beberapa 

penelitian karya ilmiah terdahulu yang berhubungan dengan kompetensi guru. Akan 

tetapi sejauh ini penulis belum menemukan penelitian yang mengkaji khusus 

mengenai efektivitas kompetensi sosial guru terhadap pembelajaran PAI yang 

interaktif. Namun terdapat beberapa penelitian-penelitian sebelumnya penulis 

temukan dan penulis sempat kaji berkaitan pembahasan ini, antara lain: 

1. Jurnal yang ditulis oleh Masnur Alam, Tahun 2018. dengan judul “Peran 

Kompetensi Sosial Guru Pendidikan Agama Islam di Madrasah Aliyah Negeri 

Kemantan Kabupaten Kerinci”. Menyimpulkan bahwa seluruh guru PAI 

mengajar sesuai latar belakang pendidikannya dan mereka sekaligus sebagai 

pembimbing dan konselor bagi peserta didik. Namun, dalam hal pelaksanaan 

pembelajaran, guru PAI belum maksimal menggunakan media pembelajaran 

seperti media cetak, elektronik, in fokus, internet dan sumber belajar lainnya. 

2. Skripsi yang ditulis oleh Dina Munawaroh, Mahasiswi Universitas Islam 

Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan 

Jurusan Pendidikan Agama Islam Tahun 2013. Yang berjudul ―Kompetensi 

Sosial Guru PAI dan Relevansinya dengan Pembentukan Karakter Siswa di 

SMK Negeri I Ngilipar Gunungkidul”. Menyimpulkan bahwa dengan 

memiliki kompetensi sosial seorang guru dapat memberikan apresiasi dan 
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contoh yang baik kepada siswa serta dapat memantau bagaimana karakter 

yang dimiliki oleh peserta didik dan menjad ikan peserta didik yang 

berkarakter sesuai ajaran islam.  

3. Skripsi yang ditulis oleh Idham Panji purnomo, Mahasiswa Universitas Islam 

Negeri Kalijaga Yogyakarta, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, Jurusan 

Pendidikan Agama Islam, Tahun 2012. Yang berjudul ―Kompetensi Sosial 

Guru Pendidikan Agama Islam dan Motivasi Belajar Siswa di SDN 

Warungboto Yogyakarta”. Pada penelitiannya menunjukkan kompetensi 

sosial guru PAI di SDN Warungboto Yogyakarta dalam mengajar Peserta 

didik dapat dilihat dari cara guru PAI mengajar, yaitu dengan memiliki 

kemampuan dengan metode dari hati ke hati, guru menjadikan diriya sebagai 

suri tauladan bagi peserta didik, melakukan tugas dengan kasih sayang, adil 

serta menumbuhkan rasa tanggung jawab. 

4. Tesis yang ditulis oleh Nurichsan, mahasiswa Universitas Islam Negeri 

Alauddin Makassar, Fakultas/Program Magister, Bidang Konsentrasi 

Pendidikan Bahasa Arab, Tahun 2016. Yang berjudul ―Peran Kompetensi 

Guru dalam Meningkatkaan Prestasi Belajar Bahasa Arab Peserta Didik 

pada Madrasah Tsanawiyah Makkaraeng di Kab. Maros”. Pada hasil 

penelitiannya mengatakan bahwa komptensi guru bidang studi Bahasa Arab 

dilihat dari beberapa kompetensi yaitu: a) Kompetensi pedagogik, dimana 

disekolah tersebut sudah masuk kategori baik berdasarkan kualifikasi 

akademiknya, b) Kompetensi kepribadian, indikator guru disekolah tersebut 

dalam bertindak dan tutur  sangat baik dan saling menjaga perasaan antara 

guru dan peserta didiknya, c) kompetensi professional, kemampuan 
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menguasai bidang studi dan mampu memahami peserta didiknya, d) 

kompetensi sosial,  disekolah tersebut sudah mampu berkomunikasi dan 

berinteraksi dengan peserta didik, orang tua/wali peserta didik dan masyarakat 

sekitar. 

5. Jurnal yang ditulis Mohammad Nurul Huda, Tahun 2018. Dengan judul 

―Peran Kompetensi Sosial Guru dalam Pendidikan”. Menyimpulkan bahwa 

kompetensi sosial sangat pentinh bagi guru. Guru harus meningkatkan dengan 

komunikasi yang efektif, diskusi dan kunjungan langsung kemasyarakat, 

pelatihan yang berkaitan dengan kompetensi sosial, memperdalam 

pengetahuan tentang hubungan manusia, menguasai psikologi sosial, dan 

adaptasi untuk bekerja di tempat. 

6. Jurnal yang ditulis oleh M. Shabir U. Tahun 2015. Dengan judul “Kedudukan 

Guru Sebagai Pendidik: (Tugas dan Tanggung Jawab, Hak dan Kewajiban, 

dan Kompetensi Guru). Pada jurnal tersebut menyatakan bahwa kompetensi 

guru tidak dapat dipisahkan antara kompetensi pedagogis, kompetensi 

kepribadian, kompetensi profesional dan kompetensi sosial. Namun secara 

teoritis dapat dipisahkan satu sama lain, dimana kompetensi sosial dijelaskan 

merupakan kemampuan dan keterampilan yang terkait dengan hubungan atau 

interaksi dengan orang lain. Artinya, guru harus dituntut memiliki 

keterampilan berinteraksi dengan masyarakat, khususnya daalam 

mengidentifikasi, menganalisis dan menyelasaikan problem masyarakat. 

7. Jurnal yang ditulis oleh Yudha Adrian dan Agustina Tahun 2019. Dengan 

judul ―Kompetensi Guru di Era Revolusi Industri 4.0”. menyimpulkan bahwa 

peran guru di era revolusi industri sangatlah penting dalam mempersiapkan 
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manusia pada umumnya, dan peserta didik pada khusunya. Persiapan  yang 

dilakukan oleh guru melalui kegiatan pembelajaran yang bermanfaat. 

Kemudian pada kompetensi sosial yang dimiliki oleh guru dapat di 

aplikasikan melalui penggunaan media sosial. Guru bersosialisasi dengan 

teman sejawat, orang tua peserta didik, bahkan dengan peserta didik melalui 

media sosial. Media sosial menjadi penghubung kemunikasi antara guru dan 

masyarakat virtual. 

Berdasarkan beberapa karya ilmiah di atas maka dapat disimpulkan bahwa 

hubungan atau kaitannya dengan peneltian ini adalah sama-sama membahas 

kompetensi sosial guru PAI. Namun tujuan dari penelitian tersebut berbeda, ada yang 

membahas peranan kompetensi sosial guru PAI, hubungannya  dengan Pembentukan 

karakter peserta didik, terkait motivasi belajar peserta didik, dan peran kompetensi 

guru dalm meningkatkan prestasi belajar peserta didik. Sedangkan pada penelitian ini 

akan membahas bagaimana efektivitasnya suatu kompetensi sosial guru terhadap 

pembelajaran PAI yang interaktif. 

F. Tujuan dan kegunaan Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah yang diuraikan diatas maka tujuan penelitian 

ini adalah sebagai berikut: 

a. Untuk mengetahui kompetensi sosial guru di SD Negeri 69 Balang-Balang 

Kecamatan Sinjai Barat.  

b. Untuk mengetahui pelaksanaan pembelajaran PAI yang Interaktif di SD Negeri 

69 Balang-Balang Kecamatan Sinjai Barat. 
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c. Untuk mengetahui kompetensi sosial guru efektif terhadap pembelajaran PAI 

yang interaktif di SD Negeri 69 Balang-Balang Kecamatan Sinjai Barat. 

2. Kegunaan Penelitian 

a. Teoritis 

Secara teoritis penelitian ini dapat bermanfaat sebagai berikut: 

1) Penelitian ini diharapkan dapat menambah suatu wawasan untuk 

perkembangan ilmu dan pengetahuan. 

2) Sebagai acuan atau referensi pada penelitian-penelitian selanjutnya yang 

berkaitan dengan efektivitas kompetensi sosial guru serta menjadi bahan 

kajian lebih lanjut. 

b. Praktis 

Secara praktis penelitian ini dapat bermanfaat sebagai berikut:  

1) Bagi penulis 

Dapat menambah wawasan serta ilmu pengetahuan penulis secara mendalam 

mengenai keefektifan suatu kompetensi sosial guru pada pembelajaran PAI yang 

interaktif. 

2) Bagi guru 

Untuk memperoleh tambahan pemahaman atau pemikiran untuk pihak sekolah 

terkhusus guru PAI dalam bersinergi, berinteraksi dan berkomunikasi dengan peserta 

didik, kepala sekolah orang tua/wali peserta didik dan masyarakat serta dalam rangka 

meningkatkan prestasi peserta didik melalui pembelajaran pada mata pelajaran PAI di 

SD Negeri 69 Balang-balang. 
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3) Bagi peserta didik 

Untuk menjadikan peserta didik memiliki semangat belajar yang tinggi dan 

berprestasi. 
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BAB II 

TINJAUAN TEORETIS 

A. Kompetensi Sosial Guru 

1. Pengertian Kompetensi 

Kompetensi adalah kata yang barasal dari bahasa Inggris yaitu Compentency 

yang memiliki arti kecakapan atau kemampuan. Seseorang bisa dikatakan kompeten 

apabila mampu melakukan kecakapan bekerja disuatu bidang tertentu. Kompetensi 

merupakan satu kesatuan utuh yang menggambarkan potensi, pengetahuan, 

keterampilan dan sikap yang dinilai, yang terkait dengan profesi tertentu berkenaan 

dengan bagian-bagian yang dapat diaktualkan dalam bentuk tindakan.
10

  

Kemudian dari beberapa kompetensi-kompetensi yang harus dimiliki oleh 

guru seperti kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi professional 

dan kompetensi sosial. Dalam tulisan ini, penulis hanya fokus membahas pada 

kompetensi sosial saja, karena membahas empat kompetensi tersebut akan memakan 

waktu yang cukup lama. Secara umum, kompetensi adalah suatu kemampuan atau 

kecakapan yang dimiliki oleh seseorang dalam melaksanakan suatu pekerjaan atau 

tugas di bidang tertenu, sesuai dengan jabatan yang di sandangnnya.
11

 

Kompetensi adalah serangkaian tindakan dengan penuh rasa tanggungjawab 

yang harus dimiliki oleh seseorang sebagai persyaratan untuk dapat dikatakan 

berhasil dalam melaksanakan tugasnya. 

 

                                                           
10

Edi Warsidi, Karakteristik Menjadi Guru: Kompeten, efektif, dan prestatif (Surakarta: 

Sinergi Prima Magma 2017), h. 4 

11
Marikxon Manurung, Pengertian Kompetensi: Definisi, jenis-jenis, dan Manfaat 

Kompetensi (Jakarta Selatan: Maxmanroe.com, 2012) 
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Adapun pengertian kompetensi menurut para ahli diantara sebagai berikut: 

Menurut Muhibbin Syah Pengertian dasar kompetensi (Competency) yaitu: 

 ―Kemampuan atau kecakapan. Disamping berarti kemampuan kompetensi juga 

berarti the state of being legally competent or qualified, yakni keadaan 

berwenang atau memenuhi syarat menurut ketentuan hukum‖.
12

  

Menurut Wibowo dan Tjiptono (ed), bahwa: 

Kompetensi dapat berupa motivasi, ciri pembawaan (trait), konsep diri, sikap 

atau nilai, pengetahuan (content knowledge), keterampilan kognitif atau 

keterampilan prilaku‖.
13

  

Dengan demikian, kompetensi dapat diartikan suatu kemampuan, 

keterampilan tersendiri yang dicapai seseorang dalam mengelola  serta melakukan 

suatu tugas profesinya. Sehingga ia mampu melakukan suatu pekerjaan dan perilaku 

yang bersifat afektif, kognitif, psikomotorik dengan baik. 

2. Pengertian Kompetensi Sosial  

Sosial merupakan sesuatu yang dapat dikaitkan atau berhubungan dengan 

teman dan masyarakat. Menurut Marikxon Manurung yang merupakan karyawan di 

Blog Maxmanroe.com, menjelaskan bahwa kata sosial berasal dari bahasa latin yaitu 

“Socii” yang berarti sekutu. Istilah tersebut sangat erat hubungannya dengan 

kehidupan manusia dalam masyarakat, misalnya sifat yang mengarah pada rasa 

empati terhadap orang lain yang disebut dengan jiwa sosial. Sehingga pengertian 

sosial didefinisikan sebagai ringkasan norma, moral, nilai dan aturan yang bersumber 

                                                           

12
Muhibbin Syah. Kompetensi Guru PAI dalam Meningkatkan Kualitas Pembelajaran PAI di 

SMKN 1 Bandung-Tulung Agung (Tulung Agung: IAN Tulung Agung, 2016), h. 15. 

13
Alexander Jatmiko Wibowo dan Pandy Tjiptono (ed). 2002. Pendidikan Berbasis 

Kompetensi (Yogyakarta: Universitas Atmajaya. h. 85. 
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dari budaya masyarakat dan dipakai sebagai acuan dalam interaksi antar manusia 

dalam suatu komunitas.
14

 

 Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mendefinisikan kata sosial memiliki 

arti yang berkenaan dengan masyarakat. contohnya perlu ada komunikasi sosial 

dalam usaha menunjang pembangun ini. Suka memperhatikan kepentingan umum 

(suka menolong, menderma dan sebagainya).
15

  Kemudian  Sri Muhammad 

Kusumantoro mengatakan bahwa dalam kehidupan sosial, individu saling 

berinteraksi guna mewujudkan tujuan dan harapan bersama. Oleh karena itu, antar 

individu bergabung dan menciptakan kelompok sosial.
16

 Sehingga dapat disimpulkan 

bahwa sosial adalah suatu yang di relasikan dan dikaitkan dengan masyarakat yang 

sifatnya bergantung dan berinteraksi dengan orang lain.  

Kompetensi sosial merupakan kemampuan pendidik sebagai bagian dari masyarakat 

untuk berkomunikasi dan bergaul secara efektif dengan peserta didik, sesama 

pendidik, tenaga pendidik, tenaga kependidikan, orang tua/wali peserta didik, dan 

masyarakat sekitar.
17

 

Peraturan Presiden (PP) RI No. 19 tahun 2005 pasal 28 ayat 3 dalam bukunya Didi 

Pianda menyebutkan kompetensi sosial guru meliputi: a) berkomunikasi lisan, tulisan 

dan/ isyarat, b)mengutamakan tekhnologi komunikasi dan informasi secara 

fungsional, c) mampu berkomunikasi dan bergaul secara efektif dengan peserta didik, 

                                                           

14
Marikxon Manurung, Pengertian Sosial: Definisi, Unsur dan jenis Interaksi Sosial (Jakarta 

Selatan: Maxmanroe.com, 2012) 

15
Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Arti Kata Sosial (Internet, 2019),  

16
Sri Muhammad Kusumantoro, Mengenal Kelompok Sosial (Macanan Baru: Cempaka Putih, 

20190), h. 2. 

17
Damsar, Pengantar Sosiologi Pendidikan (Jakarta: Kencana, 2017), h. 168. 
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sesama tenaga pendidikan, orang tua/wali peserta didik, d) mampu bergaul secara 

santun dengan masyarakat.
18

 

 Kompetensi sosial adalah karakter sikap dan perilaku atau kemauan dan 

kemampuan untuk membangun simpul-simpul kerja sama dengan orang lain yang 

relative bersifat stabil ketika menghadapi permasalahan di tempat kerja yang 

berbentuk melalui sinergi antara watak, konsep diri motivasi internal serta kapasitas 

pengetahuan sosial konseptual.
19

 

 Kompetensi sosial juga merupakan kemampuan guru dalam berkomunikasi 

dan berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sekolah maupun di luar lingkungan 

sekolah.
20

 Kompetensi sosial sangat perlu dan harus di miliki oleh guru. Sebab 

kompetensi sosial menuntut guru selalu berpenampilan menarik, berempati, suka 

bekerja sama, suka menolong, dan memiliki kemampuan yang baik dalam 

berkomunikasi.
21

 

Kompetensi sosial adalah perangkat perilaku tertentu yang merupakan dasar 

dari pemahaman diri sebagai bagian yang tak terpisahkan dari lingkungan sosial serta 

tercapainya interaksi sosial secara efektif. Kompetensi sosial meliputi kemampuan 

interaktif, kemampuan mengorganisasi, dan pemecahan masalah kehidupan sosial. 

Kompetensi sosial ini penting sekali bagi seorang guru dalam menjalin 

interaksi sosial, bahwa dengan kompetensi sosial dalam berkomunikasi 

                                                           

18
Didi Pianda, Kinerja Guru: Kompetensi Guru, Motivasi Kerja Kepemimpinan Kepala 

Sekolah (Jawa Barat:CV Jejak, 2018), h.49. 

19
Didi Pianda, Kinerja Guru: Kompetensi Guru, Motivasi Kerja Kepemimpinan Kepala 

Sekolah (Jawa Barat: CV Jejak, 2018), h. 40. 

20
 Hadi Susanto, Kompetensi sosial (Jawa Barat: Wong Kapetakan‘s Blog, 2015). 

21
Jamil Suprihatiningrum, Guru Profesional: Pedoman Kinerja, Kualifikasi dan Kompetensi 

Guru (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2014), h. 112. 
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pembicaraannya enak didengar, tidak menyakitkan, pandai berbicara dan bergaul, 

mudah bekerja sama, penyabar dan tidak mudah marah, tidak mudah putus asa dan 

cerdas mengelola emosinya. Sementara orang yang dengan kompetensi sosial rendah 

sering membuat orang-orang disekitarnya merasa kurang nyaman karena 

kesombongannya, kata-katanya yang kasar dan menyakitkan, serta selalu 

sinis.Komptensi sosial dari seorang pendidik merupakan modal dasar bagi pendidik 

yang bersangkutan dalam menjalankan tugas keguruannya secara profesional. 

Kegiatan pendidikan pada dasarnya merupakan pengkhususan komunikasi personal 

antara guru dan murid. 

Kompetensi sosial merupakan kemampuan pendidik sebagai bagian dari 

masyarakat untuk berkomunikasi lisan dan tulisan, menggunakan teknologi 

komunikasi dan informasi secara fungsional, bergaul secara efektif dengan peserta 

didik, sesama pendidik, tenaga kependidikan, orang tua siswa, dan bergaul secara 

santun dengan masyarakat sekitar.31Kompetensi sosial adalah kemampuan pendidik 

berkomunikasi dan berinteraksi secara efektif dengan peserta didik, sesama pendidik, 

tenaga kependidikan, orang tua peserta didik, dan masyarakat. 

Kompetensi sosial guru adalah salah satu daya atau kemampuan untuk 

mempersiapkan peserta didik menjadi anggota masyarakat yang baik serta 

kemampuan untuk mendidik, membimbing masyarakat dalam menghadapi kehidupan 

di masa yang akan datang. Kompetensi yang dimiliki oleh guru adalah menyangkut 

kemampuan berkomunikasi dengan peserta didik dan lingkungan mereka (seperti 

orang tua, tetangga, dan sesama teman.
22
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Kemampuan guru merupakan salah satu hal yang harus dimiliki dalam jenjang 

pendidikan apapun, karena kemampuan itu sangat penting untuk dimiliki oleh para 

guru, karena:  

a. Kemampuan guru merupakan alat seleksi dalam penerimaan calon guru, akan 

terdapat pedoman bagi para administrator dalam memilih guru yang 

diperlukan untuk suatu sekolah.  

b. Kemampuan guru sangat penting dalam pembinaan dan pengembangan guru, 

karena guru memiliki kemampuan yang perlu dibina agar kemampuannya 

tetap berkembang, sedangkan guru yang masih biasa dan belum imbang maka 

perlu diadakan pnataran atau melanjutkan kejenjang pendidikan yang lebih 

tinggi.  

c. Kemampuan guru yang sangat penting dalam menyusun kurikulum, karena 

berhasil atau tidaknya pendidikan guru terletak pada komponen dalam proses 

pendidikan guru yang salah satunya adalah kurikulum. Oleh karena itu, 

kurikulum pendidikan harus disusun berdasarkan kemampuan yang 

diperlukan setiap guru.  

d. Kemampuan guru juga penting dalam hubungannya dengan kegiatan belajar 

mengajar dan hasil yang diperoleh siswa tidak hanya ditentukan sekolah tetapi 

ditentukan oleh guru yang professional. Guru yang mampu akan lebih bias 

menciptakan lingkungan yang efektif dan menyenangkan dan lebih mampu 

mengelola kelasnya, sehingga hasil belajar siswa berada pada tingkat normal. 
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Kompetensi sosial merupakan kemampuan guru sebagai bagian dari 

masyarakat, yang sekurang-kurangnya memiliki kompetensi sosial dalam 

indikatornya:  

a. Bersikap inklusif, bertindak objektif, serta tidak diskriminatif karena 

pertimbangaan jenis kelamin, agama, ras, kondisi fisik, latar belakang keluarga, 

dan status social ekonomi. Berkomunikasi secara lisan, tulisan, dan isyarat.  

b. Berkomunikasi secara lisan, tulisan, dan isyarat. 

c. Bergaul secara efektif, empatik, dan santun dengan peserta didik, sesama 

pendidik, tenaga pendidikan, orang tua/wali peserta didik, dan masyarakat. 

d. Beradaptasi ditempat lingkungan masayakat dilingkungan sekolah maupun 

diseluruh wilayah Republik Indonesia yang memiliki keragaman sosial budaya. 

Guru yang memiliki kompetensi sosial adalah guru yang mampu 

berkomunikasi dan bergaul secara afektif, sebagaimana telah dikemukakan bahwa 

kompetensi sosial adalah kemampuan guru sebagai bagian dari masyarakat untuk 

berkomunikasi dan bergaul secara efektif dengan peserta didik, sesama pendidik, 

tenaga kependidikan, orang tua/wali peserta didik, dan masyarakat sekitar.  

Berdasarkan pernyataan diatas dapat dipahami bahwa kompetensi sosial 

adalah suatu kemampuan, keterampilan dan keahlian yang dimiliki seorang guru 

dalam mengelolah profesinya serta kemampuannya berinteraksi dengan peserta didik, 

kepala sekolah sesama guru/tenaga pendidik, orang tua/wali peserta didik dan 

masyarakat sekitar secara efektif. 
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3. Indikator Kompetensi Sosial 

Tabel 2.1 

Variabel, Aspek dan Indikator Kompetensis Sosial Guru 

Variabel  Aspek Indikator 

 

Kompetensi Sosial Guru 

Kemampuan  

berinteraksi 

Peserta didik 

Guru dengan rekan kerja 

Guru dengan orang 

tua/wali peserta didik 

Guru dengan masyarakat  

Sebagai tenaga pendidik dan sekaligus warga masyarakat, Abd. Haris 

menggambarkan kompetensi sosial guru melalui indikator yakni interaksi guru 

dengan peserta didik, interaksi guru dengan kepala sekolah, interaksi guru dengan 

rekan kerja, interaksi guru dengan orang tua peserta didik, dan interaksi guru dengan 

masyarakat.
23

 

a. Interaksi guru dengan peserta didik 

Interaksi antara guru dengan peserta didik merupakan suatu faktor yang 

menentukan terciptanya suatu proses belajar-mengajar. Sebab bagaimanapun 

lengkapnya suatu bahan pembelajaran dan metode yang digunakan, namun interaksi 

serta relasi guru dan peserta didik tidak terjalin secara harmonis, maka pembelajaran 

akan tidak berjalan dengan semestinya.  

                                                           

23
Abd. Haris, Etika Hamka (Yogyakarta: LKis, 2010), h. 45. 
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Sebagaimna dijelaskan oleh Rifma bahwa relasi guru dan peserta didik adalah 

hubungan edukatif yang terjadi antara pihak guru dan peserta didik dengan sejumlah 

norma sebagai medianya untuk mencapai tujuan belajar.
24

 

Dengan demikian, guru harus menciptakan relasi yang baik, berkomunikasi 

satu arah, berkomunikasi dua arah, dan komunikasi banyak arah, beredukatif serta 

memahami kondisi peserta didiknya agar pelaksanaan proses pembelajaran dapat 

berjalan dengan baik, dan terciptanya suatu pembelajaran yang interaktif dan efektif. 

b. Interaksi guru dengan kepala sekolah 

Kepala sekolah adalah yang memegang peranan penting dalam lingkungan 

sekolah dan perkembangannya. Maka dari itu kepala sekolah harus mempunya jiwa 

kepemimpinan untuk menghendel para personil-personil disekolah terkhusus guru. 

Interaksi antara guru dengan kepala sekolah harus selalu terjalin, sebab 

apabila guru mengalami kesulitian dalam pembelajaran dalam hal problem umumnya 

adalah peserta didik, maka kepala sekolah yang turun tangan dengan memberikan 

arahan-arahan bersifatnya tekanan yang rendah, membuat aturan khusus atau 

samacamnya kepada peserta didik. Sehingga kolaborasi antara guru dan kepala 

sekolah harus selalu ada dalam mencapai pembelajaran yang interaktif dan efektif.  

c. Interaksi guru dengan rekan kerja 

Dalam menciptakan situasi sekolah dan pembelajaran menjadi interaktif maka 

komunikasi personil-personil di sekolah harus terjalin pula. Interaksi dan komunikasi 

guru dengan guru lainnya harus menjadi pembangkit semangat dalam pembelajaran. 

                                                           

24
Rifma, Optimalisasi Pembinaan Kompetensi Pedagogik Guru (Jakarta: Kencana, 2016), h. 
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Karena apabila terdapat sedikit masalah saja baik itu masalah pribadi dan lainnya 

akan secara otomatis berdampak pada peserta didik. 

Oleh sebab itu interaksi guru dengan sesama guru harus selalu terjaga, saling 

membantu, saling menjaga perasaan, sehingga hubungan emosional antara guru dan 

sesama guru lainnya tetap terjalin. 

d. Interaksi guru dengan orang tua peserta didik 

Guru dan orang tua peserta didik pada umumnya mempunyai tujuan serta 

peran yang sama, yaitu mendidik, melindungi, mengasuh, dan membimbing anaknya 

menuju kepribadian yang dewasa dan menuntun anak dan peserta didiknya 

mendapatkan kebahagian didunia dan diakhirat. 

Orang tua peserta didik sebagai pendidik pertama, dengan niat tulus 

membawa anaknya melakukan suatu pendidikan tidak lain dengan maksud dan tujuan 

ingin melihat anaknya sukses di masanya. Kemudian guru sebagai pendidik kedua 

setelah orang tua, harus mendidik, membimbing serta mengajarkan peserta didiknya 

dengan ilmu pengetahuan dan hal-hal positif lainnya .  

Guru sebagai tenaga pendidik tidak sepenuhnya mampu membimbing peserta 

didiknya, harus ada kolaborasi atau kerjasama antara guru dan orang tua peserta 

didik. Oleh sebab itu, guru harus memiliki kemampuan berinteraksi dan 

berkomunikasi yang baik dengan orang tua peserta didik. Kemudian dengan adanya 

interaksi dan komunikasi antara guru dan orang tua peserta didik yang berkaitan 

dengan informasi mengenai situasi dan kondisi peserta didik akan secara otomatis 

menumbuhkan suatu bentuk kolaborasi yang mampu meningkatkan aktivitas belajar 

peserta didik di sekolah dan di rumah. 
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e. Interaksi guru dengan masyarakat 

Dimasyarakat, guru adalah orang yang memiliki kedudukan yang terhormat. 

Guru dihormati dalam masyarakat karena kewibawahannya serta figurnya yang tidak 

diragukan.  

Jamal Ma‘mur Asmani mengatakan bahwa guru ditengah masyarakat 

memiliki peran penting yaitu pendidik, penggerak potensi, pengatur irama, penengah 

konflik, dan pemimpin cultural. 
25

 

1) Pendidik 

Guru tidak hanya mendidik peserta didik di sekolah tetapi guru juga harus 

menuangkan ke masyarakat sekitar. Apalagi berkaitan dengan pemahaman agama, 

guru juga harus memberikan pencerahan ilmu mengenai pentingnya suatu tanggung 

jawab di sisi Allah swt, mengajarkan anak bersikap tanggung jawab dan 

menyampaikan bahwa bekerja sama secara kolektif dengan elemen-elemen 

masyarakan lain. 

2) Penggerak potensi 

Masyarakat pada umumnya memiliki potensi yang dianugerahi dari lahir oleh 

Allah swt. Kemudian potensi alam dan lingkungan masyarakat yang tidak terlalu 

memahami bagimana cara membaca potensi yang dimilikinya, maka dari itu guru 

yang menjembatani untuk melihat peluang dan pemanfaatannya. 

3) Penengah konflik 

Peran guru sebagai penengah konflik yaitu mampu menjadi penengah dan 

menemukan solusi dari permasalahan yang terjadi di masyarakat. Seorang guru juga 
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harus memposisikan dirinya sebagai pemersatu lingkungan dan menjaga 

keharmonisan dan kesolidaritasan sosial. 

4) Pemimpin cultural 

Dalam semua situasi, seorang guru harus selalu menghiasi dirinya, lahir dan 

batin, dengan kejujuran dan keteladanan yang menjadi sumber kepercayaan 

masyarakat. Ketulusan, semangat pengorbanan dan senang melihat kebahagiaan 

orang lain membuatnya semakin dicintai rakyat.
26

 

4. Karakteristik Kompetensi Sosial 

Menurut Musaheri, dikutip dari jurnal penelitian Novianti Muspiroh Jurusan 

Tadris IPA Biologi mahasiswa IAIN Syekh Nurjati Cirebon, bahwa karakteristik guru 

yang memiliki kompetensi sosial adalah berkomunikasi secara santun dan bergaul 

secara efektif. 

a. Berkomunikasi secara santun 

Dapat dipahami bahwa berkomunikasi atau berinteraksi dengan sesama perlu 

memperhatikan hal-hal yang harus diaplikasikan seperti, berbicara harus melantunkan 

nada dan intonasi yang rendah atau lembut, menampilkan mimik atau raut wajah yang 

baik, mencerminkan sikap yang terpuji, apalagi ketika menghadapi peserta didik atau 

masyarakat yang tuna rungu kita harus memilih atau memfilter terlebih dahulu bahasa  

isyarat yang akan kita keluarkan, perlihatkan serta peragakan.  

b. Bergaul secara efektif  

Seorang guru harus memperlihatkan perilaku yang baik, berpakaian yang 

sopan dan menarik serta memberikan contoh perilaku-perilaku yang bernuansa islami 
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dan menghargai adat serta kebudayaan masyarakat sekitar. Seorang guru harus 

mampu berinteraksi, meiliki kecakapan yang baik, bekerja sama, merangkul serta 

mengambil hati peserta didik, orang tua/wali peserta didik dan masyarakat sekitar.
27

 

Kompetensi sosial guru memegang peranan penting, karena sebagai pribadi 

yang hidup ditengah-tengah masyarakat, guru perlu juga memiliki kemampuan untuk 

berbaur dengan masyarakat melalui kemampuannya, antara lain melalui keiatan olah 

raga, keagamaan, dan kepemudaan. Keluwesan bergaul harus memiliki sebab kalau 

tidak pergaluannya akan menjadi kaku dan berakibat yang bersangkutan kurang bias 

diterima oleh masyarakat. Jika disekolah guru diamati dan dinilai oleh peserta didik 

oleh teman sejawat serta atasannya maka di masyarakat dinilai dan di awasi oleh 

masyarakat. Dalam kesempatan tertentu sejumlah peserta didik membicarakan 

kebaikan gurunya, tetapi dalam situasi lain mereka membicarakan kekurangannya, 

demikian halnya dimasyarakat. Oleh karena itu, sebaiknya guru sering meminta 

pendapat teman sejawat atau peserta didik tentang penampilannya sehari-hari, baik 

dalam sekolah maupun dimasyarakat, dan segera memanfaatkan pendapat yang telah 

diterima dalam upaya mengubah atau memperbaiki penampilan tertentu yang kurang 

tepat. 

Terdapat tujuh kompetensi sosial yang harus dimiliki guru agar dapat 

berkomunikasi dan bergaul secara efektif, baik disekolah maupun dimasyarakat. 

Ketujuh kompetensi tersebut dapat didefenisikan sebagai berikut:
28
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28

 E. Mulyasa, Uji Kompetensi dan Penilaian Kinerja Guru, Bandung: Remaja Rosdakarya, 

2013, h. 71-72 



25 

 

 

a. Memiliki pengetahuan tentang adat istiadat baik sosial maupun agama  

b. Memiliki pengetahuan tentang budaya dan tradisi  

c. Memiliki pengetahuan tentang inti demokrasi  

d. Memiliki pengetahuan tentang estetika  

e. Memiliki apresiasi dan kesadaran sosial  

f. Memiliki sikap yang benar terhadap pengetahuan dan pekerjaan  

g. Setia terhadap harkat dan martabat manusia.  

B. Pembelajaran PAI  yang Interaktif 

1. Pengertian Pembelajaran  

Dalam dunia pendidikan, belajar dapat dimaknai sebagai suatu proses yang 

menunjukkan adanya perubahan yang sifatnya positif sehingga pada tahap akhirnya 

akan didapat keterampilan, kecakapan dan pengetahuan baru didapat dari akumulasi 

pengalaman dan pembelajaran. 

Menurut Kamsyach pembelajaran secara harfiah berarti proses. Pembelajaran 

sebagai proses penambahan pengetahuan dan wawasan melalui rangkaian aktivitas 

yang dilakukan secara sadar oleh seseorang dan mengakibatkan perubahan dalam 

dirinya sehingga terjadi perubahan yang sifatnya positif, dan pada tahap akhir akan 

didapat keterampilan, kecakapaan utama dalam belajar.
29

 Sehingga Belajar adalah 

usaha atau sesuatu yang dilakukan secara sadar supaya mengetahui atau dapat 

melakukan sesuatu.
30
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Istilah pembelajaran sangat berkaitan dengan pengertian belajar dan mengajar. 

Sebab belajar, mengajar dan pembelajaran tercipta/terjadi secara bersamaan. Belajar 

dapat terjadi tanpa guru atau tanpa kegiatan mengajar dan pembelajaran formal lain. 

Sedangkan mengajar meliputi segala hal yang guru lakukan di dalam kelas. 

Pembelajaran adalah suatu usaha yang sengaja melibatkan dan menggunakan 

pengetahuan professional yang dimiliki guru untuk mencapai tujuan kurikulum.
31

 

Direktorat Pendidikan dan Pembelajaran menerangkan bahwa pembelajaran 

adalah proses interaksi peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu 

lingkungan belajar.
32

 Sehingga pada dasarnya pembelajaran merupakan proses yang 

ditata dan diatur sedemikian rupa, menurut langkah-langkah tertentu agar 

pelaksanaanya dapat mencapai hasil yang diharapkan. Pengaturan tersebut dituangkan 

dalam bentuk perencanaan pembelajaran.
33

  

Pembelajaran merupakan suatu kegiatan seperti berinteraksinya peserta didik 

dan guru pada suatu ruangan yaitu kelas yang dilakukan secara edukatif. Menurut 

Corey dikutip oleh Zakso mengatakan bahwa pembelajaran adalah suatu proses 

dimana lingkungan seseorang secara disengaja dikelola untuk memungkinkan ia turut 

serta dalam tingkah laku tertentu dalam kondisi-kondisi khusus atau menghasilkan 

respon terhadap situasi tertentu.
34
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Sehingga dapat dipahami bahwa pembelajaran adalah suatu usaha sadar yang 

dilakukan dalam proses belajar mengajar dimana proses pembelajaran itu ada guru 

dan peserta didik yang saling berinteraksi sehingga terjadi proses perolehan ilmu, 

pengetahuan,  serta keterampilan dalam belajar. Dengan kata lain, pembelajaran 

adalah suatu proses yang dilakukan seorang guru untuk membantu peserta didik 

untuk memperoleh ilmu dan pengetahuan. 

Tabel 2.2 

Variabel, Aspek dan Indikator Pembelajaran PAI Interaktif 

Variabel Aspek Indikator 

Pembelajaran PAI 

Interaktif 

Internal Fisiologis 

Psikologis  

Eksternal  Lingkungan Sosial 

Lingkungan nonsosial 

Pendekatan Belajar Metode Pembelajaran 

Strategi Pembelajaran 

2. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pembelajaran 

Secara global, ada tiga macam faktor yang mempengaruhi belajar peserta 

didik, yakni faktor internal (faktor dari dalam peserta didik), faktor eksternal (faktor 

dari luar peserta didik), dan faktor pendekatan belajar (Aproach to Learning).
35

 

Berikut adalah penjelasan mengenai dari tiga faktor tersebut: 

a. Faktor Internal, meliputi dua aspek, yakni faktor fisiologis (yang bersifat 

jasmaniah). Faktor ini berkaitan dengan organ-organ khusus peserta didik, seperti 
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tingkat kesehatan indra pendengaran dan indra penglihatan yang tentunya 

mempengaruhi kemampuan peserta didik menyerap informasi dan pengetahuan 

khususnya di kelas. Kemudian faktor psikologis (yang bersifat rohaniah), yang 

pada umumnya dipandang lebih esensial adalah tingkat kecerdasan peserta didik, 

sikap, bakat, minat dan motivasi peserta didik. 

b. Faktor eksternal, meliputi dua aspek , yakni faktor lingkungan sosial dan faktor 

lingkungan nonsosial. Faktor lingkungan sosial disekolah seperti para guru, staf 

adminstrasi, teman-teman sekelas. Selanjutnya pada lingkungan sosial 

dimaksudkan seperti masyarakat, tetangga, teman-teman sepermainan di 

kampungnya. Kemudian yang termasuk faktor lingkungan nonsosial ialah 

kondisi gedung sekolah dan letaknya, rumah tempat tinggal peserta didik dan 

letaknya dan waktu belajar yang digunakan peserta didik. 

c. Faktor pendekatan belajar, berarti segala cara atau strategi yang digunakan 

peserta didik dalam menunjang keefektifan dan efisiensi proses pembelajaran 

materi tertentu. 

Berdasarkan penjelasan diatas, dapat disimpulkan bahwa dalam suatu 

pembelajaran secara umum dipengaruhi oleh tiga faktor yaitu faktor internal, faktor 

eksternal, dan faktor pendekatan belajar. Sehingga untuk menjadikan suatu 

pembelajaran yang efektif apabila seorang guru dapat memahmi kondisi dan 

kebutuhan peserta didiknya. 

3. Pengertian Pembelajaran PAI 

Pendidikan Agama Islam (PAI) adalah upaya sadar dan terencana dalam 

menyiapkan peserta didik untuk mengenal, memahami, menghayati, hingga 

mengimani ajaran agama islam, dibarengi dengan tuntutan untuk menghormati 
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penganut agama lain dalam hubungannya dengan kerukunan antar umat beragama 

hingga terwujud kesatuan dan persatuan bangsa.
36

 

Sedangkan menurut Muhammad Fadhil al-Jamili yang dikutip oleh Abdul 

Mujib dan Jusuf Mudzakkir mengatakan bahwa pendidikan Agama Islam merupakan 

suatu upaya mengembangkan, mendorong dan mengajak manusia untuk lebh baik 

kedepannya dengan berlandaskan nilai-nilai tinggi dan kehidupan yang mulia, 

sehingga terbentuk pribadi yang lebih sempurna, baik yang berkaitan dengan akal, 

perasaan maupun perbuatan.
37

 

Berdasakan beberapa pengertian pendidikan agama islam (PAI) diatas, dapat 

dipahami bahwa pendidikan agama islam adalah suatu proses pemahaman tentang 

pengetahuan dan nilai-nilai islam kepada peserta didik melalui proses pembelajaran, 

bimbingan, pengasaan serta mengembangkan potensinya untuk menggapai 

kesempurnaan hidup di dunia dan akhirat. 

4. Fungsi Pembelajaran Pendidikan Agama Islam 

Menurut Abdul Majid dan Dian Andayani, fungsi pendidikan agama islam 

adalah sebagai berikut: 

a. Pengembangan. 

b. Penanaman. 

c. Penyusunan mental. 

d. Perbaikan. 

e. Pencegahan. 
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f. Pengajaran. 

g. Penyaluran.
38

 

Berdasarkan fungsi pembelajaran PAI diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa 

guru PAI harus mampu menguasai setidaknya tujuh fungsi pendidikan agama islam 

tersebut, sebab dapat meningkatkan keimanan dan ketakwaan peserta didik kepada 

Allah swt, menjadikan pedoman hidup, mengkondisikan diri dengan lingkungan fisik 

maupun sosial, mengeroksi pemahaman dan pengalaman peserta didik dikehidupan 

sehari-hari, melindungi peserta didik dari hal negatif, mengajarkan peserta didik 

ilmu-ilmu agama secara umum serta memberikan wadah peserta didik untuk 

menuangkan bakat-bakat yang dimilikinya kemudian dikembangkan untuk 

pemanfaatan dirinya dimasa akan datang. 

5. Pembelajaran Interaktif 

Interaktif berasal dari kata interaksi yang berarti saling bertindak, berkaitan, 

mempengaruhi, dan saling bertukar informasi. Sehingga interaktif dapat diartikan 

sebagai adanya interaksi antara dua pihak atau lebih yang saling memberikan umpan 

balik. Keberhasilan suatu pembelajaran diawali dengan beberapa kegiatan informatif 

dari guru kepada peserta didik atau dari peserta didik ke guru. Kegiatan informatif 

tersebut dilakukan secara terorganisir pada awal pertemuan sehingga pembelajar 

mengetahui secara tepat kapabilitas apa yang seharusnya pembelajar miliki setelah 

mengikuti suatu mata pelajaran.
39
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Interaktif adalah terkait dengan komunikasi dua arah.
40

 Kamus Besar Bahasa 

Indonesia (KBBI) juga mengatakan interaktif berarti bersifat saling melakukan aksi; 

antar hubungan; saling atif; berkaitan dengan dialog antara computer dan terminal 

atau computer dan computer.  

Dari uraian tentang interaktif diatas, dapat dipahami bahwa interaktif 

merupakan suatu hal yang berhubungan dengan komunikasi dua arah, artinya ada 

timbal balik atau respon antara satu dengan yang lainnya. Sehingga pengertian dari 

pembelajaran interaktif adalah mengajak peserta didik untuk ikut berfikir, melihat, 

mendengar, menulis serta melibatkan berbagai keterampilan lainnya. 

Dengan proses pembelajaran yang interaktif, peserta didik dirangsang untuk 

mengajukan pertanyaan, menjawab, serta menyampaikan pendapatnya mengenai apa 

yang dipelajarinya, baik itu bersifat tugas individu maupun kooperatif. 

Komunikasi merupakan hal yang mutlak diperhatikan dalam proses belajar 

mengajar. Dalam melakukan komunikasi bahasa menjadi ―alat utama‖ dalam 

melakukan interaksi. Dedi Suherdi Menyatakan dalam buku Janwi bahwa:
41

 

a. Bahasa memiliki peran sentral dalam perkembangan intelektual, sosial, dan 

emosional peserta didik dan merupakan penunjang keberhasilan dalam 

mempelajarai semua bidang studi. 

b. Komunikasi yang efekif menghendaki penggunaan bahasa yang baik dan 

benar, yaitu bahasa yang sesuai dengan aturan-aturan kebahasaan dan tuntutan 
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konteks komunikasi. Dengan demikian, pengetahuan kebahsaan meskipun 

tidak harus menjadi fokus tetap harus terajarkan. 

c. Komunikasi nyata selalu terjadi dalam konteks alamiah. Karenanya, 

pembelajaran (misalnya dalam belajar baha inggris) hendaknya dilaksanakan 

dengan melibatkan peserta didik dan lingkungan dalam konteks kehidupan 

sehari-hari (otentik dan alamiah). 

d. Komunikasi sendiri bukanlah tujuan akhir, melainkan merupakan sarana 

mencapai tujuan yang lebih hakiki, yaitu memenuhi kebutuhan hidup, sikap 

empatik dan santun menjadi barometer dalam berkomunimasi. 

Sikap dan perilaku serta tutur bahasa akan menentukan atmosphere 

komunikasi. Soetjipto menegaskan, seorang guru akan dikatakan professional apabila 

memiliki citra di masyarakat. Ia menjadi panutan atau teladan masyarakat 

sekelilingnya. Masyarakat yang dimasuksudkan disini adalah masyarakat pendidikan 

(yang bergelut dalam dunia pendidikan/persekolahan) maupun masyarakat pada 

umumnya. Sikap empatik dan santun dapat diaplikasikan dalam cara melakukan 

kritik, teguran, dan nasehat. Bahasa menjadi solusi alternative dalam menyampaikan 

kritik, teguran, dan nasehat tersebut. Bahkan empatik dan santun menjadi kunci 

keberhasilan dalam berkomunikasi baik dengan anak didik, sesame profesi, dan 

masyarakat. Empatik dan santun merupakan cara dan pendekatan yang dilakukan 

guru dalam melakukan komunikasi dengan anak, sesame kolega dan masyarakat. 

Oleh karena itu, strategi dan pendekatan dibutuhkan oleh guru dalam lingkungan 

belajar. Ketika komunikasi berlangsung antara guru sesama kolega, guru dengan 

peserta didik, dan guru dengan masyarakat sering terjadi terabaikannya sikap sopan 

santun dan empatik. Sikap ini harus diperhatikan secara serius oleh dunia pendidikan 
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dalam rangka meningkatkan kualitas capaian proses pendidikan dimasa mendatang. 

Untuk itu, guru sebelum bertugas atau yang sudah bertugas dipandang perlu untuk 

diberi pelatihan-pelatihan tentang komunikasi dan teori-teori komunikasi yang dapat 

diaplikasikan dalam proses pembelajaran. 

a. Guru Sebagai Pendidik dan Pembimbing/Manager bagi Siswa 

Guru sebagai pendidik bagi berarti adalah guru yang dapat bergaul dan 

bersikap baik terhdap siswa baik dalam keadaan apapun dan dapat memperhatikan, 

peduli pada setiap siswa tanpa memandang kelas-kelas tertentu misanya miskin atau 

kaya dan tulus menjalankan tugas sebagai seorang pendidik dan pemimpin yang akan 

dijelaskan sebagai berikut:
42

 

b. Bersikap dan bergaul dengan siswa 

Manusia, yang notabennya sebagai mahluk sosial, mutlak tidak akan terlepas 

dengan adanya interaksi dengan yang lain. Dengan interaksi, manusia akan tercapai 

kebutuhannya. Begitu juaga dalam lembaga pendidikan, tampa adanya interaksi 

antara pihak satu dengan yang lain maka tujuan pendidikan dalam lingkup, tujuan 

lembaga pendidikan tersebut tidak ajkan terwujud. Sebagai contoh, apabila interaksi 

antara guru dengan peserta didik tidak akan berjalan baik, akan kegiatan belajar akan 

gagal. Dengan demikian, dapat di ketahui apabila interaksi antar guru dan murid akan 

berjalan dengan baik, maka proses pendidikan dan pembelajaran akan berlansung 

dengan baik dan juga murib dapat mempraktikan apa yang telah di sampaikan oleh 

guru. 
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Siswa adalah klien kita sebagai seorang guru, setiap hari guru berinteraksi 

dengan mereka, baik lansung di dalam kelas maupun tidak lansung dalam lingkungan 

sekola. Sikap dan prilaku guru dalam lingkungan sekola merupakan faktor yang akan 

menentukan bagai mana respon siswa terhadap guru, baik itu yang dapat di ketahui 

secara terbuka maupun yang hanya ada didalam pikiran siswa sebagai persepsi akan 

diri kita sebagai seorang guru. Menjadi seorang guru yang berbahagia, yang baik 

dalam pandangan siswa bukan lah yang sederhana, mereka memantau sikap dan 

prilaku guru, baik didalam kelas maupun di lingkungan sekolah secara keseluruhan. 

Semua itu akan berdampak pada perkembangan siswa, baik secara psikologis, 

intelektual maupun sosial, sehingga guru perlu bersikap dan memperlakukan dirinya 

sendiri secara tepat dan baik. Serta terarah pada visi, misi dan tujuan pribadi yang 

terintergrasi dengan tujuan pendidikan serta tujuan sekolah. 

Sikap dan perlakuan guru dalam bergaul dan berinteraksi dengan siswa 

menjadi faktor yang perlu terus dipertimbangkan dan dilaksanakan dengan baik 

sesuai prinsip pendidikan dan tujuan untuk memanusiakan manusia agar lebih 

manusiawi, sebagai investasi bagi masa depan hidup dan kehidupan yang 

menghidupkan. Guru akan bertemu dan bergaul dengan bermacam macam siswa 

dengan variasi kepribaian, kematangan serta kemampuan. Namun laksana seorang 

bijak, maka guru perlu bersikap dan bergaul dengan mereka secara tepat, baik sesuai 

dengan kebutuhan pendidikan dengan selalu memperhatikan kebutuhan siswa dalam 

hidup dan kehidupannya serta kebutuhan siswa dalam proses pendidikan. Hal ini 

karena perkembangan dan merupakan perhatian utama yang harus di miliki dan 

menjadi pertimbangan guru dalam menjalankan peran dan tugas sebagai guru. 
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Semua itu pada dasar nya terkait dengan komunikasi interaktif dan edukatif 

yang dapat dilakukan secara lisan, tulis, atau isyarat atau pun mengunakan teknologi 

komunikasi dan informasi secara fungsional dan bergaul secara efektif dengan peserta 

didik. Untuk itu menjadi hal yang penting yang dapat menjadikan mutu komuniakasi 

benar-benar kondusif bagi proses pendidikan dan pembelajaran yang terjadi bagi 

sekolah. Kemampuan atau kompetensi sosial guru akan menjadi kondisi interaksi 

yang bermutu kondusif bagi tumbuh dan berkembangnya interaksi dan komunikasi 

edukatif yang produktif serta kondusif bagi perkembangan kematangan anak didik. 

Dengan demikian, adalah suatu tuntutan bagi seorang guru untuk terus 

mengembangkan kompetensi sosial dalm interaksi dengan siswa, baik dalam prosen 

pendidikan/ pembelajaran maupun dalam kontek kehidupan secara umum, karena hal 

tersebut terkait dan saling berpengaruh sehingga adalah tak mungkin bagi seorang 

guru ber interaksi secara produktif di lingkungan sekolah saja tampa mempersiapkan 

diri dengan pola interaksi dan komunikasi yang kondusif pada saat terjadi luar 

lingkungan sekolah. 

Guru yang mempunyai kompetensi sosial adalah pada dasar nya merupakan 

seorang guru yang mempunyai kecerdasan sosial (social intelligensi), sehingga 

dengan kecerdasan itu dapat membuat suasana komunikasi, interaksi dan pergaulan 

social dengan siswa dapat berjalan dengan efektif. Dalam kontek ini kemampuan 

seorang guru dalam bergaul dalam siswa akan menjadi penentu utama bagi 

terlaksananya proses pendidikan dan pembelajaran yang efektif dalam mencapai 

tujuan pendidikan dan pembelajaran.
43
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c. Perhatian, peduli dan tulus terhadap siswa 

Kesadaran dan kerelaan menerima kenyataan bahwa interaksi dengan siswa 

sebagai suatu keseluruhan akan menumbuhka perhatian (concrem), rasa perduli 

(caring) rasa berbagi (sharing) dan kebaikan dan tulus atau (kindnss). Peduli akan apa 

yang terjadi pada siswa, perhatian pada siswa, berbagi dalam mebantu siswa serta 

semua itu di dasarkan pada kebaikan yang tulus. Dari kondisi ini aka tumbuh dan 

berkembang sikap berbagi rasa sehingga akan menumpuk sikap yang antusias, sabar 

juga iteraksi dan komunikasi yang tulus dengan anak-anak didik. Komunikasi, 

pergaulan dan interaksi akan terbangun dengan terbuka sehingga semakin pahamlah 

akan berbagai hal tentang anak didik dan semakin paham pula akan apa yang 

harapkan dari peerta didik untukdipikirkan, sikapi dan lakukan dengan keyakinan 

bahwa seorang guru yang melayani dan membantu mengantarkan hidup dan 

kehidupan yang lebih baik di masa depan. 

d. Perhatian (concrem) membawa pada pemahaman 

Seorang guru harus pandai masuk kedunia anak didik dan memperhatikan dari 

waktu kewaktu, mendengar, dan merasakan yang bergejolak dalam diri mereka, 

berusahalah terus memahami berbagai penyebab agar seorang guru dapat membantu 

mereka untuk menemukan kebahagiaan karena yang baik dan benar. Karena perhatian 

dari seorang guru yang diberikan sungguh-sungguh akan menumbuhkan pemahaman 

yang tepat pada diri perserta didik. Dengan pemahaman itu maka pikiran, sikap dan 

prilaku seorang guru akan terus berupaya untuk menjadikan peserta didik menjadi 

orang yang lebih baik. 
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e. Kepedulian (caring) membawa pada rasa sayang 

Guru dapat memahami peserta didik dan menjadikan peserta didik sebagai 

bagian dari hidpunya. Apa yang dimiliki guru miliki menjadi bagian dari hidup 

peserta didik. Maka peduli pada peserta didik merupakan hal penting agar dapat 

menumbuhkan kepedulian peserta didik pada hidup dan kehidupan. 

Kepedulian pada peserta didik akan menjadikan peserta didik berpikir, merasa 

bersikap dan berprilaku dengan sadar bahwa apapun yang di hadapi peserta didik juga 

merupakan bagian yang menjadi perhatian kita guru, sehingga mereka merasa bahwa 

guru dapat menyanyikan peserta didik dan tak ingin seorang pun dari anak didik 

menjadi orang yang mereka sendiri tak menginginkannya dan tak mencita-citanya. 

Kepedulian akan menumbuhkan rasa sayang dan dengan rasa itu membantu peserta 

didik menjadi bermakna dan menyenangkan. 

f. Ketulusan ( kindness) membawa pada pengorbanan 

Ketulusan adalah kejernian tanpa prasangka dan tanpa mengharapkan sesuatu secara 

pribadi kecuali kebaikan bersama. Ketulusan adalah ketika perhatian dan kepedulian 

pada peserta didik semata-mata demi perkembangan hidup dan kehidupan manusia 

yang lebih baik. 

Ketulusan akan menjadikan pengorbanan sebagai bagian hidup dan kehidupan 

seorang guru dan upaya yang dilakukan akan membuat segala sesuatu didalamnya 

menjadi bagian dari pemaknaan hidup secara bermakna, ketulusan menjadikan 

pelaksanaan peran dan tugas sebagai guru menjadi makin terbebas dari berbagai 

kepentingan pribadi, ketulusan berarti memperkuat kesadaran dan penerimaan bahwa 
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semua itu merupakan suatu keharusan untuk memelihara hidup peserta didik yang 

diperhatiakan dankepedulian seorang guru kepadanya. 

Guru sebagai manajer adalah guru yang dapat menjembatani jurang antara 

dimana murid berada dan kemana mereka harus pergi. Keputusan yang seperti ini 

menuntut sejumlah besar pemikiran yang kreatif dan imaginative, dan meliputi 

sejumlah besar kegiatan yang pada hakikatnya tidak terstrukturnya. Walaupun terlibat 

kesulitan, keterampilan, dan profesionalisme dalam pengembalian keputusan jenis ini, 

perencanan merupakan hal yang paling penting yang menarik bagi guru dan 

instruktur pada abad terakhir ini. 

Pengorganisasian melibatkan penciptaan secara sengaja suatu lingkungan 

belajar dan pendelegasian tanggung jawab, dalam rangka mewujudkan tujuan 

program pendidikan dan latihan yang telah direncanakan oleh guru-manager. 

Pengorganisasian ini, atau pengaturan sumber-sumber, hanyalah sebagai alat atau 

sarana saja untuk mencapai apa yang harus diselesaikan. Yang tujuan akhirnya adalah 

membuat murid-murid lebih mudah bekerja dan belajar bersama, dan kiranya perlu 

diingat bahwa organisasi yang efektif hanya dapat diciptakan bilamana kita 

menghargai murid secara perseorangan. Pentingnya Guru Memiliki Kompetensi 

Sosial dan Manfaatnya. 

Berkaitan dengan hubungan sosial guru dan siswa, maka perlu adanya upaya-

upaya dalam meningkatkan kompetensi sosial dengan cara mengembangkan 

kecerdasan sosial yang merupakan suatu keharusan bagi guru, hal ini bertujuan agar 

hubungan guru dan siswa berjalan dengan baik. Berkaitan dengan pernyataan tersebut 
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Gordon sebagaimana dikutip oleh Suwardi menulis bahwa terdapat beberapa hal yang 

harus diperhatikan oleh guru yaitu:
44

 

a. Baik guru maupun siswa memiliki keterbukaan, sehingga masing-masing 

pihak bebas bertindak dan saling menjaga kejujuran, membutuhkan, dan 

saling berguna. 

b. Baik guru maupun siswa merasa saling berguna. 

c. Baik guru maupun siswa menghargai perbedaan, sehingga dapat berkembang 

kreativitasnya, keunikannya, dan individualisasinya. 

d. Baik guru maupun siswa merasa saling membutuhkan dalam pemenuhan 

kebutuhannya. 

6. Manfaat Pembelajaran Interaktif 

Menurut Sudjana dan Rivai dikutip oleh Arsyad dalam bukunya Media 

Pembelajaran manfaat pembelajaran interaktif adalah: 

a. Pembelajaran akan lebih menarik perhatian peserta didik sehingga dapat 

menumbuhkan motivasi belajar. 

b. Bahan pembelajaran akan lebih jelas sehingga dapat lebih dipahami oleh 

peserta didik. 

c. Strategi mengajar akan lebih jelas bervariasi dan tidak membosankan. 

d. Peserta didik akan lebih banyak melakukan kegiatan belajar.
45

 

Berdasarkan uraian diatas, dapat dipahami bahwa proses belajar-mengajar 

pada tidak lepas dari suatu proses komunikasi. Sehingga proses komunikasi 
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merupakan alat atau media yang membantu jalannya  suatu pembelajaran dan menjadi 

suatu unsur pendukung yang tidak akan ditinggalkan dalam proses pembelajaran. 

Strategi pembelajaran interaktif sangat berperan penting dalam menyukseskan 

pembelajaran di kelas sebab tanpa berinteraksi, maka mustahil pembelajaran itu akan 

berjalan dengan baik dan menyenangkan. Sehingga pembelajaran interaktif adalah 

suatu cara atau tekhnik pembelajaran yang digunakan guru pada saat menyajikan 

bahan pelajaran, dimana guru menjadi pemeran utama dalam menciptakan situasi 

interaktif yang edukatif, yakni antara guru dan peserta didik, siswa dengan sumber 

pembelajaran dalam menunjang tercapainya tujuan belajar. 
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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian 

1. Pendekatan Penelitian 

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan penelitian 

kuantitatif. Penelitian kuantitatif merupakan salah satu jenis kegiatan penelitian yang 

spesifikasinya adalah sistematis terencana dan terstruktur dengan jelas sejak awal 

hingga pembuatan desain penelitian.
46

  

2. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian ini menggunakan penelitian kuantitatif Ekspostfacto. 

Penelitian kuantitatif Ekspostfacto adalah sesudah fakta, yaitu penelitian yang 

dilakukan setelah suatu kejadian itu terjadi. Penelitian Ekspostfacto
 
 merupakan 

penelitian yang bertujuan menemukan penyebab yang memungkinkan perubahaan 

perilku, gejala atau fenomena yang disebabkan oleh suatu peristiwa, perilaku atau 

hal-hal yang menyebabkan perubahan pada variabel bebas yang secara keseluruhan 

sudah terjadi.
47

 Sehingga jenis  penelitian ini juga adanya hubungan sebab akibat 

didasarkan atas kajian teoritis, bahwa suatu variabel disebabkan atau dilatar belakangi 

oleh variabel tertentu atau mengakibatkan variabel tertentu. Jenis penelitian ini juga 

tidak memerlukan waktu yang lama. 

B. Lokasi Penelitian 

Lokasi atau tempat penelitian ini adalah di SD Negeri 69 Balang-balang yang 

beralamat di Jl. Balakia. A. No. 18,  Kecamatan Sinjai Barat Kabupaten Sinjai. 
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Adapaun yang menjadi pertimbangan penulis memilih sekolah tersebut 

sebagai lokasi penelitian karena lokasinya mudah untuk diakses dan cukup ideal. 

C. Desain Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan antara kompetensi sosial 

guru terhadap pembelajaran PAI yang interaktif. Berikut desain penelitian yang 

digambarkan secara sederhana  

Adapun skema desainnya, dapat digambarkan sebagai berikut: 

 

 

Keterangan : 

X  : Kompetensi sosial guru 

: Efektifitas atau hubungan 

Y  : Pembelajaran PAI Interaktif 

D. Populasi dan Sampel 

1. Populasi 

Populasi adalah wilayah generalisasi yang tertidiri atas obyek/subyek yang 

mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk 

dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya, kemudian populasi juga bukan 

sekedar jumlah yang ada pada obyek/subyek yang dipelajari, tetapi meliputi seluruh 

karakteristik/sifat yang dimiliki oleh subyek atau obyek itu.
48

 Sehingga populasi tidak 

hanya orang, namun obyek dan benda-benda alam lainnya. 
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Populasi pada penelitian ini adalah peserta didik di SD Negeri 69 Balang-

balang kecamatan Sinjai Barat Kabupaten Sinjai  yang berjumlah 135 orang, dengan 

rincian sebagai berikut: 

Tabel 3.1 

Kelas Jumlah Peserta Didik 

I 17 

II 26 
III 22 
IV 24 
V 22 
VI 24 

Total 135 

Sumber Data: Referensi dokumen-dokumen SD Negeri 69 Balang-balang Kecamatan 

Sinjai Barat. 

Berdasarkan table di atas, maka peserta didik di SD Negeri 69 Balang-balang 

Kecamatan Sinjai Barat Kabupaten Sinjai berjumlah 135 orang yang terdiri dari enam 

kelas.  

2. Sampel 

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh 

populasi tersebut.
49

 Kemudian Nana Sujana menyatakan bahwa sampel adalah 

sebagian dari populasi yang memiliki sifat dan karakteristik yang sama, sehingga 

betul-betul mewakili populasi.
50

 

Penelitian ini menggunakan proposive sampling, proposive sampling adalah 

teknik penentuan sampling dengan pertimbangan tertentu 
51

. Pada penelitian ini 
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peneliti memilih kelas V sebagai sampel penelitian dengan pertimbangan kelas 

tersebut adalah kelas tinggi yang paling ideal. 

Adapun yang menjadi sampel dalam penelitian ini adalah peserta didik SD 

Negeri 69 Balang-balang Kecamatan Sinjai Barat Kabupaten Sinjai kelas V. 

E. Metode Pengumpulan Data 

Pengumpulan data merupakan langkah yang paling utama dalam penelitian, 

karena tujuan utama dalam penelitian adalah mendapatkan data. Tanpa mengetahui 

metode pengumpulan data, maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang 

memenuhi standar data yang ditetapkan.
52

 

Kemudian dalam peneltian kuantitatif, metode pengumpulan data yang digunakan 

pada penelitian ini yaitu,  pengamatan (Observasi) dan kuesioner (angket). Berikut ini 

penjelasannya: 

1. Pengamatan (Observasi) 

Observasi adalah bagian dalam pengumpulan data. Observasi berarti 

mengumpulkan data langsung dari lapangan. Observasi juga berarti peneliti berada 

bersama partisipan, jadi peneliti tidak hanya sekedar numpang lewat. Berada bersama 

akan membantu penelti memperoleh banyak informasi yang tersembunyi dan 

mungkin tidak terungkap selama wawancara.
53

 Sugiyono menyatakan bahwa dalam 

observasi ini, peneliti terlibat dikegiatan sehari-hari orang yang sedang diamati atau 

                                                           
52
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yang digunakan sebagai sumber data penelitian. Sambil mengamati, peneliti ikut 

melakukan apa yang dilakukan sumber data, dan ikut merasakan suka dukanya.
54

  

Obeservasi dalam penelitian ini adalah proses mengumpulkan data-data 

dengan terjun langsung melakukan pengamatan dan mencatat secara sistematik 

menggunakan observasi partisipatif tentang efektivitas kompetensi sosial guru 

terhadap pembelajaran PAI yang interaktif. 

2. Kuesioner (Angket) 

Kuesioner atau angket adalah tekhnik pengumpulan data yang dilakukan 

dengan cara memberi seperangkat pertanyaan atau pertanyaan tertulis kepada 

responden untuk dijawabnya. Kuesioner merupakan tekhnik pengumpulan data yang 

efisien bila peneliti tahu dengan pasti varriabel yang akan diukur dan tahu apa yang 

bisa diharapkan dari responden.
55

 

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan angket untuk mencari data tentang 

efektivitas kompetensi sosial guru terhadap pembelajaran PAI yang interaktif. Angket 

ini akan diberikan dan diisi oleh peserta didik karena peserta didik adalah pelaku dari 

suatu pembelajaran yang merupakan responden dari penelitian ini. 

3. Dokumentasi 

Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumentasi 

bisa berbetuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang. Dengan 

demikian, penelitian ini menggunakan teknik dokumentasi berupa tulisan, 
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gambar/foto, dan lainnya yang diambil dari lokasi penelitian sebagai penunjang 

keabsahan dari metode pengumpulan data. 

F. Instrument Penelitian 

Instrumen penelitian adalah suatu alat yang digunakan untuk mengukur 

fenomena alam maupun sosial yang diamati. Secara spesifik semua fenomena ini 

disebut variabel penelitian.
56

 Oleh sebab itu, keberadaan serta kualitas instrumen 

pengumpulan data sangat mempengaruhi kualitas suatu hasil penelitian, karena untuk 

menjawab rumusan masalah pada suatu penelitian ditentukan dengan jenis instrumen 

apa yang digunakan. 

Nana Sudjana juga menyatakan bahwa keberhasilan suatu penelitian banyak 

ditentukan oleh instrumen yang digunakan, sebab data yang diperlukan untuk 

menjawab pertanyaan penelitian (rumusan masalah penelitian) diperoleh melalui 

instrumen.
57

 

Adapun jenis instrumen yang digunakan dalam peneltian ini adalah sebagai 

berikut: 

1. Pedoman Observasi 

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan instrumen melalui pedoman 

observasi untuk mengumpulkan data secara langsung dari lapangan dan melakukan 

pencatatan secara sistematik proses pembelajaran. Dalam hal ini yang diobservasi 

adalah berbagai kegiatan peserta didik yag terjadi dalam proses pembelajaran terkait 

interaksi guru dengan peserta didik dan sesama peserta didik dalam pembelajaran. 

 

                                                           

56
 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D, (Bandung: Alfabeta, 2009) 

h. 102. 

57
 Nana Sudjana, Metode Statistika (Bandung: Taristo, 1996), h. 30. 



47 

 

 

2. Kuesioner (Angket) 

Kuesioner (angket) ini digunakan sebagai alat untuk mencari data mengenai 

efektivitas kompetensi guru terhadap pembelaran PAI yang interaktif. Angket ini 

akan dibagikan kemudian diisi oleh peserta didik, sebab peserta didik merupakan 

suatu responden dari penelitian ini. 

G. Uji Validitas dan Reliabilitas Instrumen 

1. Uji Validitas 

Validitas adalah suatu ukuran yang menunjukkan tingkat keabsahan suatu 

instrument. Suatu instrument dikatakan valid apabila mampu digunakan sebagai alat 

ukur yang mampu mengukur dengan tepat sesuai dengan kondisi responden yang 

sesungguhnya.
58

 Untuk mengetahui validitas setiap butir item angket atau alat 

pengukur data, penulis menggunakan tekhnik korelasi product moment dari pearson. 

Berikut ini rumus yang digunakan: 

 

Keterangan: 

  : Angka indeks korelasi ―r‖ product moment 

 N     : Number of cases/sampel 

    : Jumlah seluruh skor X 

    : Jumlah seluruh skor Y 

  : Jumlah hasil perkalian antara X dan skor Y59 

Kemudian kriteria mengenai indeks korelasinya (r) adalah sebagai berikut: 
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Tebel 3.2 Interpretasi Validitas 

Koefisien korelasi Interpretasi 

0,800-1,00 Sangat Tinggi 

0,600-0,799 Tinggi 

0,400-0,599 Cukup Tinggi 

0,200-0,399 
Rendah 

0,000-0,199 Sangat Rendah 

Setelah itu, untuk menguji validitas penelitian menggunakan aplikasi SPSS 

sebagai alat uji.Dasar pengambilan keputusan dapat dilihat dari nilai sig butir soal 

total, jika nilai sig< 0.05 maka butir soal tersebut valid dan jika nilai sig> 0.05 maka 

butir soal tersebut tidak valid.
60

 

2. Uji Reliabilitas 

Reliabilitas mengacu pada instrumen yang dianggap dapat dipercaya untuk 

digunakan sebagai alat pengumpul data karena instrumen tersebut sudah baik. 

Instrumen yang sudah dapat dipercaya (reliabel) akan menghasilkan data yang dapat 

dipercaya pula. Jika datanya benar dan dapat dipercaya, maka meskipun pengambilan 

data dilakukan berulang kali hasilnya tetap akan sama. Dengan demikian instrumen 

yang reliabel dapat diandalkan sebagi instrumen penelitian.
61

 

Berikut rumus alpha yang digunakan adalah sebagi berikut: 
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Keterangan: 

  : Nilai reliabilitas 

  : Jumlah varians skor tiap item 

  : Variansi total 

 K : Jumlah item62 

Tolak ukur untuk menginterpretasikan derajat reliabiltas instrumen ditentukan 

berdasarkan kriteria menurut Gilford sebagai berikut. 

Tabel 3.3 Interpretasi Reliabilitas 

Koefisien Korelasi 
Korelasi 

Interpretasi 

Reliabilitas 

0,90 r  1,00 Sangat Tinggi 

Sangat Tetap/Sangat 

Baik 

0,70 r  0,90 Tinggi 
Tetap/Baik 

0,40 r 0,70 Sedang 

Cukup Tetap/Cukup 

Baik 

0,20 r  0,40 Rendah 
Tidak Tetap/Buruk 

H. Teknik Analisis Data 

Analisis data merupakan kegiatan setelah data dari seluruh responden atau 

sumber data lain terkumpul. Kegiatan dalam analisi data adalah mengelompokkan 

data berdasarkan variabel dan jenis responden, memtabulasi data berdasarkan 

variabel dari seluruh responden, menyajikan data tiap variabel yang diteliti, 
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melakukan perhitangan untuk menjawab rumusan masalah, dan melakukan 

perhitungan untuk menguji hipotesis yang telah diajukan.
63

 

Berdasarkan pengertian analisis data di atas, maka analisis data yang 

digunakan dalam penelitian ini, yaitu tekhnik analisis statistik deskriptif dan statistik 

inferensial. Berikut ini adalah penjelasan dari analisis deskriptif dan statistik 

Inferensial: 

1. Teknik Analisis Statistik Deskriptif 

Statistik deskriptif adalah statistik yang digunakan untuk menganalisis data 

dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul 

sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk 

umum atau generalisasi.
64

 

Pada penelitian ini menggunakan analisis statistik deskriptif dengan 

menggunakan table frekuensi atau table persentase, dengan rumus: 

 

 P =  

Keterangan:  

P: Angka persentase 

  F: Frekuensi yang sedang dicari persentasenya 

N: Number of Cases (Jumlah frekuensi/ banyaknya individu).
65
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2. Teknik Analisis Statistik Inferensial  

Statistik inferensial, sering juga disebut statistik induktif atau statistik 

probalitas, pada statistik inferensial teknik statistik yang digunakan untuk 

menganalisis data sampel dan hasilnya diberlakukan untuk populasi.  

Tekhnik statistik inferensial ini digunakan karena sampel akan diambil dari populasi 

yang pasti atau jelas dan tekhnik pengambilan sampel dari populasi tersebut 

dilakukan secara random dan menggunakan rumus regresi untuk menganalisis data. 

Kemudian data yang diperoleh dari penelitian ini dianalisis dengan menggunakan 

perhitungan ―persamaan regresi‖ dengan rumus sebagai berikut:  

a. Y
‘
    = a + b X 

b. a     =   

c. b     =   

   

d. Syx =  

 

e. Sb   =  

 

f. Th =  

Keterangan:  

Y
‘
    :  Nilai yang diprediksi 

A     :  Konstanta atau bila harga X=0 

B     :  Koefisien regresi 

X     :  Nilai variabel independen
66
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Y     :  Nilai dependent variabel yang sesungguhnya 

Sxy  :  Standar error variabel Y berdasarkan variabel X yang diketahui 

Sb    :  Simpangan baku/kesalahaan baku 

Th    :  T-hitung/Hasil regresi 

a. Uji Normalitas 

Uji normalitas bertujuan untuk mengetahui bahwa sebaran data penelitian 

berdistribusi normal atau tidak. Pengujian normalitas menggambarkan bahwa sampel 

yang diambil berasal dari populasi yang berdistribusi secara normal.
67

 Uji normalitas 

pada penelitian ini dilakukan untuk mengolah nilai hasil angket dan observasi. 

Diolah dengan bantuan SPSS Versi 23. 

b. Uji Hipotesis 

H0: β = 0: Tidak ada efektivitas kompetensi sosial guru terhadap pembelajaran 

PAI yang interaktif. 

H1: β ≠ 0: Terdapat efektivitas kompetensi sosial guru terhadapa pembelajaran 

PAI yang interaktif. 

Dengan kriteria pengujian hipotesis: 

H0 :  diterima, jika: 
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            — tt ≤ th ≤ tt 
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         — th < — tt   th > tt 
 

          atau, 

H1:  diterima, jika: 

   

atau 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

A. Hasil Penelitian 

1. Profil SD Negeri 69 Balang-balang Kecamatan Sinjai Barat 

Sebelum membahas tentang kompetensi sosial guru, maka terlebih dahulu 

penulis memaparkan profil SD Negeri 69 Balang-balang Kecamatan sinjai Barat yang 

mencakup beberapa aspek sebagai berikut: 

a. Riwayat Singkat Pendirian dan Pembinaan 

SD Negeri 69 Balang-balang Kecamatan Sinjai Barat adalah salah satu 

Sekolah Dasar yang berdiri pada tahun 1950, berlokasi di Jl. Balakia No. A.18. 

Kelurahan Balakia Kecamatan Sinjai Barat Kabupaten Sinjai, dengan nomor SK 

99/SK/BAP-SM/XI/2012 tanggal 16 November 2012, status akreditasi A dan 

memiliki luas tanah 2023 , kode Pos 92653. Adapun nama-nama kepala sekolah 

yang pernah  memimpin adalah sebagai berikut: 

1) A. Abdul kahar (1950) 

2) Ismail, BA 

3) Sulaiman Buba, BA 

4) Hj. Syamsiah, S.Ag. (PLT) 

5) Muh. Arifin, A.Ma.Pd. 

6) Abdul Rasyid, A.Ma.Pd. 

7) H. Muhammad Arifin, A.Ma.Pd. 

8) Abdullah B, BA (2009-2011) 

9) H. Muhammad Yusuf, S.Pd. (2011-2020) 
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10) Suardi, S.Pd. (2020- sekarang)
68

 

b. Visi dan Misi SD Negeri 69 Balang-Balang Kecamatan Sinjai Barat 

1) Visi 

Membentuk insan yang cerdas, terampil dan berakhlak. 

2) Misi 

a) Meningkatkan Kecerdasan dan menamkan nilai-nilai akhlakul karimah, 

sebagai insan yang bertakwa, terampil dan mandiri 

b) Membentuk insan yang berpendidikan 

c) Meningkatkan mutu pendidikan yang merata dan terbuka
69

 

c. Personil Sekolah 

Tabel 4.1 

Personil Sekolah SD Negeri 69 Balang-Balang Kecamatan Sinjai Barat 

No Nama Jabatan 

1 Suardi, S.Pd. Kepala Sekolah 

2 Hasiruddin, S.Pd. Guru Penjaskes 

3 Abdul Gafur, S.Pd. Guru Kelas IV 

4 Darmawati, S.Pd. Guru Kelas V 

5 Baderiah, S.Pd. Guru Kelas III 

6 Haena, S.Ag., S.Pd Guru Kelas I 

7 Herlina, S.Pd.I Guru PAI 

8 Kasmawati, S.Pd.I Guru PAI 

9 Muliati, S.Pd.I Guru PAI 

10 Jumriah, Ama.Pust Kepala Kepustakaan 

11 Rahmatullah, S.Pi Operator Sekolah 

12 Anggi, S.Pd. Administrasi 
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13 Rahmi Indriani, S.I.P Perpustakaan 

14 Aswar Bujang Sekolah 

Sumber Data: Tata Usaha SD Negeri 69 Balang-Balang Kecamatan Sinjai Barat 

d. Peserta Didik SD 69 Balang-balang Kecamatan Sinjai Barat 

Tabel 4.2 

Keadaan Peserta Didik SD 69 Balang-Balang Kecamatan Sinjai Barat 

No Kelas Laki-laki Perempuan Jumlah 

1 I 13 4 16 

2 II 17 10 27 

3 III 12 6 18 

4 IV 12 14 26 

5 V 13 9 22 

6 VI 12 12 24 

 Total   133 

Sumber Data: Tata Usaha SD Negeri 69 Balang-Balang Kecamatan Sinjai Barat 

e. Sarana dan Prasarana SD Negeri 69 Balang-balang Kecamatan Sinjai Barat 

Tabel 4.3 

Keadaan Sarana dan Prasarana SD Negeri 69 Balang-balang Kecamatan  

Sinjai Barat 

No 
Jenis Ruangan/Gedung 

Sekolah 
Jumlah Keterangan 

1 Ruangan Kepala Sekolah 1 Berfungsi 

2 Ruangan Guru 1 Berfungsi 

3 Ruangan Belajar (Kelas) 6 Berfungsi 

4 Ruangan Komputer 1 Berfungsi 

5 Ruangan Tata Usaha 1 Berfungsi 

6 Perpustakaan 1 Berfungsi 

7 WC/Toilet 1 Berfungsi 

8 Ruangan UKS 1 Berfungsi 
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2. Deskripsi Kompetensi Sosial Guru di SD Negeri 69 Balang-balang 

Kecamatan Sinjai Barat 

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan terhadap peserta didik  di SD 

Negeri 69 Balang-balang Kecamatan Sinjai Barat kelas V dengan jumlah sampel  22, 

maka penulis dapat mengumpulkan data melalui instrumen  yang kemudian diberikan 

skor masing-masing item. Data skor kompetensi sosial guru di SD Negeri 69 Balang-

balang Kecamatan Sinjai Barat. Berikut adalah hasil analisis deskriptif data 

kompetensi sosial peserta didik: 

Tabel 4.4 

NO PERNYATAAN SKOR 

1 ITEM I 5 

2 ITEM II 5 

3 ITEM III 5 

4 ITEM IV 5 

5 ITEM V 5 

6 ITEM VI 5 

7 ITEM VII 3 

8 ITEM VIII 3 

9 ITEM IX 3 

10 ITEM X 3 

11 ITEM XI 2 

12 ITEM XII 2 

13 ITEM XIII 1 

14 ITEM X IV 4 

15 ITEM XV 4 

16 ITEM XVI 1 

17 ITEM XII 4 

18 ITEM XIII 4 

19 ITEM XIX 4 



57 

 

 

20 ITEM XX 4 

 JUMLAH 72 

Sumber: Skor Angket Peserta Didik.  

 

Tabel 4.5 

Deskripsi Kompetensi Sosial Guru PAI SD Negeri 69 Balang-balang Kecamatan 

Sinjai Barat 

SPSS 23,0 Descriptive Statistics 

 N Range Minimum Maximum Mean Std. 

Deviation 

Variance 

Kompetensi 

Sosial Guru 

20 4 1 5 3,60 1,314 1,726 

        

Berdasarkan tabel di atas, diperoleh hasil statistik deskriptif dari 20 item 

pernyataan diperoleh skor minimum 1, skor maksimum 5, sehingga rangenya 4. 

Jumlah skor 72, rata-rata-rata atau mean 3,60, standar deviasi atau simpangan baku 

sebesar 1,314 dan variansi 1,762, standar deviasi dan variansi menununjukkan 

keberagaman data. 

3. Deskripsi Pembelajaran PAI yang Interaktif di SD Negeri 69 Balang-

balang Kecamatan Sinjai Barat. 

Tabel 4.6 

NO. PERNYATAAN ITEM 
PERNYATAAN 

1 ITEM I 5 

2 ITEM II 4 

3 ITEM III 4 

4 ITEM IV 5 

5 ITEM V 5 

6 ITEM VI 5 
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7 ITEM VII 3 

8 ITEM  VIII 3 

9 ITEM IX 3 

10 ITEM  X 3 

11 ITEM XI 2 

12 ITEM XII 2 

13 ITEM XIII 2 

14 ITEM X IV 4 

15 ITEM XV 4 

16 ITEM XVI 4 

17 ITEM XII 4 

18 ITEM XIII 4 

19 ITEM XIX 4 

20 ITEM XX 4 

21 ITEM XXI 5 

22 ITEM XXII 4 

JUMLAH 83 

Sumbe: Skor Observasi Peserta Didik. 

Tabel 4.7 

Deskripsi Pembelajaran PAI yang interaktif di SD Negeri 69 Balang-balang 

Kecamatan Sinjai Barat 

SPSS 23,0 Descriptive Statistics 
 N Range Minimum Maximum Mean Std. 

Deviation 
Variance 

Pembelajaran 
PAI Interaktif 

20 3 2 5 3,70 ,979 ,958 

 
       

Berdasarkan tabel di atas, diperoleh hasil statistik deskriptif dari 22 item 

pernyataan diperoleh skor minimum 2, skor maksimum 5, sehingga rangenya 3. 

Jumlah skor 83, rata-rata-rata atau mean 3,70, standar deviasi atau simpangan baku 
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sebesar 0,979 dan variansi 0,958, standar deviasi dan variansi menununjukkan 

keberagaman data. 

4. Efektivitas Kompetensi Sosial Guru terhadap Pembelajaran PAI yang 

Interaktif di SD Negeri 69 Balang-balang Kecamatan Sinjai Barat 

a. Uji Prasyarat 

Pengujian dasar-dasar analisis yang dilakukan pada penelitian ini meliputi uji 

normalitas. Uji normalitas dimaksudkan sebagai persyaratan dalam penggunaan 

statistik parametrik, sekaligus untuk mengetahui data yang terkumpul dari responden  

berdistribusi normal atau tidak. Analisis uji normalitas pada masing-masing variabel 

penelitian dilakukan dengan uji K-S atau Uji Kolmogorov-Smirnov yang diolah 

menggunakan aplikasi SPSS 23.0. 

Tabel.4.8 

Uji Normalitas Data Hasil Penelitian 

SPSS 23,0 One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

 Unstandardized 

Residual 

N 20 

Normal Parametersa,b Mean ,0000000 

Std. 

Deviation 

3,58434871 

Most Extreme Differences Absolute ,087 

Positive ,087 

Negative -,93 

Test Statistic ,608 

Asymp. Sig. (2-tailed) ,608c 
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a. Test distribution is Normal. 

b. Calculated from data. 

c. Lilliefors Significance Correction. 

Berdasarkan pengolahan data dengan SPSS Versi 23.0 di atas maka Diperoleh 

nilai sign untuk data kompetensi sosial guru adalah sebesar 0,608. Berarti nilai sign 

lebih besar (0,608 > 0,05). Berdasarkan nilai sign kedua variabel maka dapat  

dinyatakan bahwa diterima yang artinya data yang berasal dari  populasi  yang  

berdistribusi normal. 

b. Analisis Regresi Linear Sederhana 

Tabel 4.9 

Hasil Analisis Regresi Sederhana 

SPSS 23,0 

         Model Summary
b
 

Model R R 

Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of 

the Estimate 

1 ,802
a
 ,644 ,624 ,600 

a. Predictors: (Constant), Kompetensi Sosial Guru 

b. Dependent Variable: Pembelajaran PAI Interaktif 

Tabel di atas menjelaskan besarnya nilai korelasi/ hub. (R) yaitu sebesar 0,802 

dari output tersebut diperoleh koefisien deteminasi  (R Square) sebesar 0,644 yang 

mengandung pengertian bahwa pengaruh variabel bebas (Kompetensi Sosial Guru) 

terhadap variabel terikat (Pembelajaran PAI Interaktif) adalah sebesar 64%. 
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Tabel 4.10 

Hasil ANOVA dengan SPSS 23,0 

           ANOVA
a
 

Model Sum of 
Squares 

Df Mean 
Square 

F Sig. 

1 Regression 11,712 1 11,712 32,495 ,000
b
 

Residual 6,488 18 ,360   

Total 18,200 19    

a. Dependent Variable: Pembelajaran PAI Interaktif 

b. Predictors: (Constant), Kompetensi Sosial Guru 

Tabel ini menjelaskan diketahui bahwa nilai F hitung 32,495 dengan tingkat 

signifikasi sebesar 0,000 < 0,05. Maka model regresi dapat dipakai untuk 

memprediksi  variabel partisipasi atau dengan kata lain ada pengaruh  pengaruh 

variabel bebas (Kompetensi Sosial Guru) terhadap variabel terikat (Pembelajaran PAI 

Interaktif). 

Tabel 4.11 

Hasil Analisis Regresi Sederhana 

SPSS 23,0 

             Coefficients
a
        

Model Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients 

t Sig. 

B Std. 
Error 

Beta 

1 (Constant) 1,549 ,401  3,867 ,001 

Kompetensi 
Sosial Guru 

,598 ,105 ,802 5,700 ,000 

a. Dependent Variable: Pembelajaran PAI Interaktif 
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Dari tabel di atas diketahui nilai constant (a) sebesar 1,549. Sedang nilai 

kompetensi sosial guru (b/koefisien regresi) sebesar 0, 598, sehingga persamaan 

regresinya dapat ditulis: 

Y= a+bX 

Y= 1,549 + 0,598X 

Persamaan tersebut dapat diterjemahkan: 

1) Konstanta sebesar 1,549, mengandung arti bahwa nilai konsisten variabel 

partisipasi adalah sebesar 1,549. 

2) Koefisien  regresi X sebesar menyatakan bahwa setiap penambahan 1% nilai 

kompetensi sosial guru , maka nilai partisipasi bertambah sebesar  0,598 

koefisien regresi tersebut bernilai positif, sehingga dapat dikatakan bahwa ada 

pengaruh variabel X terhadap variabel Y adalah positif. 

a. Pengambilan Keputusan dalam Uji Regresi Sederhana 

1) Merumuskan Hipotesis 

H0: Tidak terdapat efektifitas yang signifikan antara kompetensi sosial guru 

terhadap pembelajaran PAI Interaktif. 

H1:  Terdapat efektifitas yang signifikan antara kompetensi sosial guru 

terhadap pembelajaran PAI Interaktif. 

2) Menentukan Fhitung 

Berdasarkan nilai signifikan : dari tabel coefficient diperoleh nilai signifikansi 

sebesar 0,000 < 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel X 

(Kompetensi Sosial Guru) berpengaruh terhadap variabel Y (Pembelajaran 

PAI Interaktif). 
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3) Jika Fhitung < Ftabel, maka H0 diteima.  

Jika Fhitung > Ftabel, maka H0 ditolak. 

Catatan:  

Cara Mencari t tabel  

t tabel  = (a/2 : n-k-1) 

   = (0,05/2 : 20-1-1) 

   = (0,025 : 18) (Dilihat pada distribusi nilai t tabel) 

=  1,734 

4) Membuat kesimpulan 

Berdasarkan nilai t: diketahui nilai t hitung sebesar  5,700 > t tabel 1,734, 

sehingga dapat  dikatakan maka H0 ditolak dan dapat disimpulkan bahwa Terdapat 

efektifitas yang signifikan antara kompetensi sosial guru terhadap pembelajaran PAI 

yang Interaktif. 

B. Pembahasan 

Pada bagian ini, akan membahas hasil penelitian yang diperoleh setelah 

peneliti melakukan penelitian pada kelas V SD Negeri 69 Balang-balang Kecamatan 

sinjai Barat dengan sampel 22 orang yang terdiri dari 1 kelas. Penelitian ini adalah 

suatu penelitian kuantitatif expost facto yaitu penelitian yang dilakukan setelah suatu 

kejadian itu terjadi. Penelitian ini bertujuan menemukan penyebab yang 

memungkinkan perubahaan perilaku, gejala atau fenomena yang disebabkan oleh 

suatu peristiwa, perilaku atau hal-hal yang menyebabkan perubahan pada variabel 

bebas yang secara keseluruhan sudah terjadi. 

Adapun yang menjadi variabel X pada penelitian ini adalah kompetensi sosial 

guru yang merupakan kemampuan pendidik sebagai bagian dari masyarakat untuk 
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berkomunikasi dan bergaul secara efektif dengan peserta didik, sesama pendidik, 

tenaga pendidik, tenaga kependidikan, orang tua/wali peserta didik, dan masyarakat 

sekitar. Sedangkan variabel Y pada penelitian ini adalah pembelajaran PAI interaktif 

yaitu proses pembelajaran yang berhubungan dengan komunikasi dua arah, artinya 

ada timbal balik atau respon antara satu dengan yang lainnya. Sehingga pengertian 

dari pembelajaran interaktif adalah mengajak peserta didik untuk ikut berfikir, 

melihat, mendengar, menulis serta melibatkan berbagai keterampilan lainnya 

Berdasarkan analisis data kompetensi sosial guru peserta didik kelas V SD 

Negeri 69 Balang-balang, nilai rata-rata diperolah jumlah skor 72, rata-rata-rata atau 

mean 3,60, standar deviasi atau simpangan baku sebesar 1,314 dan variansi 1,762, 

standar deviasi dan variansi menunjukkan keberagaman data. Kemudian analisis data 

pembelajaran PAI yang interaktif dengan jumlah skor 83, rata-rata-rata atau mean 

3,70, standar deviasi atau simpangan baku sebesar 0,979 dan variansi 0,979, standar 

deviasi dan variansi menununjukkan keberagaman data. 

Setelah dilakukan analisis statistik deskriptif tentang kompetensi sosial guru 

dan pembelajaran PAI interaktif, maka dilakukan analisis inferensial dengan 

melakukan uji regresi linear sederhana. Persamaan regresi diperoleh Y= 1,549 + 

0,598X. Dari hasil uji signifikan diperoleh nilai signifikan sebesar 0,000 dimana nilai 

signifikan 0,05 (0.0000,05), maka diterima. Kemudian berdasarkan nilai t: diketahui 

nilai t hitung sebesar  5,700 > t tabel 1,734, sehingga dapat  dikatakan maka H0 ditolak 

dan dapat disimpulkan bahwa Terdapat efektifitas yang signifikan antara kompetensi 

sosial guru terhadap pembelajaran PAI yang Interaktif. 

Jadi, dapat disimpulkan bahwa terdapat efektivitas yang signifikan antara 

kompetensi sosial guru terhadap pembelajaran PAI yang interaktif di SD Negeri 69 
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Balang-balang Kecamatan Sinjai Barat. Hal ini ini menunjukkan bahwa kompetensi 

sosial guru  sangat penting dan harus dimiliki oleh setiap tenaga pendidik agar 

pembelajaran menjadi interaktif dan meyenangkan. Dalam kompetensi sosial guru, 

guru diharapkan mampu berinteraksi dengan peserta didik dengan baik, mampu 

bergaul dengan sesama guru, mampu berinteraksi dengan orang tua/awali peserta 

didik dan mampu berinteraksi dengan masyarakat disekitar sekolah. 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan  

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan tersebut maka dalam hal ini 

penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut: 

1. Kompetensi sosial guru di SD Negeri 69 Balang-balang Kecamatan Sinjai 

Barat sudah dikategorikan baik. Hal ini dapat dilihat dari kemampuannya 

dalam mengelola kelas serta kemampuannya dalam berinteraksi dengan 

peserta didik, kepala sekolah, sesama guru/tenaga pendidik, orang tua/wali 

peserta didik dan masyarakat sekitar. Guru seperti inilah yang menjadi 

panutan bagi peserta didik. 

2. Pelaksanaan Pembelajaran PAI yang Interaktif di SD Negeri 69 Balang-

Balang Kecamatan Sinjai Barat terbilang sudah baik karena memberikan 

pengetahuan kepada kita bahwa alat atau media menjadi suatu unsur 

pendukung paling penting yang tidak boleh ditinggalkan dalam proses 

pembelajaran, agar proses belajar mengajar berjalan secara efektif.  

3. Setelah dilakukan analisis statistik deskriptif tentang kompetensi sosial guru 

dan pembelajaran PAI interaktif, maka dilakukan analisis inferensial dengan 

melakukan uji regresi linear sederhana. Persamaan regresi diperoleh Y= 1,549 

+ 0,598X. Dari hasil uji signifikan diperoleh nilai signifikan sebesar 0,000 

dimana nilai signifikan 0,05 (0.0000,05), maka diterima. Jadi dapat 

disimpulkan bahwa terdapat efektivitas yang signifikan antara kompetensi 

sosial guru terhadap pembelajaran PAI yang interaktif di SD Negeri 69 

Balang-balang Kecamatan Sinjai Barat. 
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B. Saran 

Mengamati secara saksama ketiga kesimpulan tersebut, maka ditemukan hal 

yang tetap harus menjadi perhatian dalam pembelajaran PAI yang interaktif agar 

setiap sietiap proses pembelajaran berjalan secara efektif dengan meningkatkan 

kompetensi sosial seorang pendidik (guru) yang memadai agar menjadi landasan bagi 

kompetensi-kompetensi lainnya. 

Kompetensi sosial guru PAI juga harus mampu menguasai setidaknya tujuh 

fungsi pendidikan agama islam supaya dapat meningkatkan keimanan dan ketakwaan 

kepada Allah SWT, menjadikan pedoman hidup, mengkondisikan diri dengan 

lingkungan fisik maupun sosial, mengoreksi pemahaman dan pengalaman peserta 

didik dikehidupan sehari-hari, melindungi peserta didik dari hal negatif, mengajarkan 

peserta didik ilmu-ilmu agama secara umum serta memberikan wadah peserta didik 

untuk menuangkan bakat-bakat yang dimilikinya kemudian dikembangkan untuk 

pemanfaatan dirinya dimasa akan datang. 

Melihat adanya fenomena tersebut agar kiranya seorang pendidik dalam hal 

ini seorang guru dituntut untuk memiliki kompetensi sosial yang lebih memadai lagi, 

karena kemampuan berinteraksi sosial seorang pendidik seperti guru sangat berperan 

dalam mengelola proses pembelajaran. Dengan begitu proses pembelajaran PAI bisa 

lebih interaktif lagi. 
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FOTO DOKUMENTASI PENELITIAN DI SD NEGERI 69 BALANG-

BALANG KECAMATAN SINJAI BARAT 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1. Proses Pembelajaran PAI di SD Negeri 69 Balang-balang Kecamatan 

Sinjai Barat 

 

Gambar 2.  Guru mendekati dan memberikan penjelasan khusus kepada peserta 

didik yang kesulitan dalam memahami pembelajaran 
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Gambar 3. Guru mendekati dan mengoreksi pekerjaan peserta didik secara 

personal 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4. Peserta didik mengisi angket yang diberikan oleh peneliti 
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Gambar 5. Peserta didik mengisi angket yang diberikan oleh peneliti 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 6.  Peserta didik aktif  mengajukan pertanyaan kepada guru terkait tugas 

yang tidak di pahami 
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Gambar 7. Peserta didik melakukan pembelajaran secara kooperatif  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 8. Peneliti melakukan observasi pada pembelajaran PAI 
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Gambar 10. Peserta didik memperhatikan dan mengamati teks bacaan yang 

dibacakan oleh temannya 
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