
PENERAPAN TEORI KOGNITIF DALAM PEMBELAJARAN 

KECERDASAN INTERPERSONAL PESERTA DIDIK  

DI SMPN 2 SEGERI KABUPATEN PANGKEP 
\ 

 

 

 

Tesis 

 

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Magister 

Program Studi Pendidikan Agama Islam pada  

Pascasarjana UIN Alauddin Makassar 

 

 

 

 

SYAHRI NUR RAMADHAN 

80200220009 

 

 

 

PASCASARJANA 

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR 

2024 



ii 
 

PERNYATAAN KEASLIAN TESIS 

Mahasiswa yang bertanda tangan dibawah ini: 

Nama : Syahri Nur Ramadhan 

NIM : 80200220009 

Tempat/Tanggal Lahir : Pare-Pare/ 18 Februari 1995 

Jurusan/Prodi : Pendidikan Agama Islam 

Fakultas/Program : Pascasarjana/S2 

Alamat : BTP Blok A No.193, Makassar 

Judul : Penerapan Teori Kognitif dalam Pembelajaran 

 Kecerdasan Interpersonal Peserta Didik di SMPN 2 

 Segeri Kabupaten Pangkep 

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa tesis 

ini benar adalah karya sendiri. Jika di kemudian hari terbukti bahwa ia 

merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat orang lain, sebagian atau 

seluruhnya, maka tesis dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum. 

 

Makassar, 7 Agustus 2024 

Penyusun, 

 

 

Syahri Nur Ramadhan 

NIM: 80200220009 
 





iv 
 

KATA PENGANTAR 

 بِسْمِ اللهِ الرَحْمنِ الرَحِيْمِ 

Segala puji dan syukur kepada Allah swt. atas segala rahmat, taufik dan 

hidayah-Nya sehingga tesis yang berjudul Penerapan Teori Kognirif dalam 

Meningkatkan Kecerdasan Interpersonal Pesertadidik di SMPN 2 Segeri 

Kabupaten Pangkep dapat diselesaikan. Salawat dan salam kepada Nabi 

Muhammad saw., keluarga beliau, para sahabat, dan tabiՙ ῑn yang telah 

memperjuangkan agama Islam sehingga mengantarkan manusia menuju 

peradaban dan kemajuan ilmu pengetahuan. 

Penyusunan tesis ini tidak terlepas dari berbagai macam hambatan dan 

rintangan. Namun berkat ridha Allah swt., dan bimbingan dari berbagai pihak 

maka kesulitan yang dihadapi dapat teratasi. Oleh karena itu, penulis 

menyampaikan terima kasih terutama kepada kedua orang tua tercinta, 

ayahanda Tola Arsyad dan ibunda Jumriani Manja yang telah tulus dan ikhlas 

memanjatkan doa serta dukungan terbaiknya kepada penulis. Begitu pula 

kepada sanak keluarga dan semua pihak yang turut memberikan 

sumbangsihnya baik berupa finansial maupun nonfinansial sehingga tesis ini 

dapat terselesaikan. Ucapan terima kasih juga ditujukan kepada: 

1. Prof. Dr. H. Hamdan Juhannis, M.A., Ph. D., Rektor Universitas Islam Negeri 

Alauddin Makassar, Prof. Dr.H.Kamaluddin Abunawas, M.Ag., Wakil Rektor 

Bidang Akademik, Dr. H. Andi Aderus, Lc., M.A., Wakil Rektor Bidang 

Administrasi Umum dan Perencanaan Keuangan, Prof. Dr. Muhammad 

Halifah Mustamin, M.Pd. Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan, dan Prof. 

Dr. H. Muhammad Amri, Lc., M.Ag. Wakil Rektor Bidang Kerja Sama dan 

Pengembangan Lembaga. 

2. Prof. Dr. Abustani Ilyas, M.Ag. dan Prof. Dr. H. Hasyim Haddade, S.Ag., M.Ag., 



v 
 

Direktur dan Wakil Direktur Pascasarjana UIN Alauddin Makassar, serta 

seluruh staf administrasi yang telah memberikan berbagai arahan, 

kebijakan, dan pelayanan sebaik-baiknya. 

3. Dr. Saprin, M. Pd. I., Ketua Program Studi Pendidikan Agama Islam 

sekaligus kopromotor, dan Dr. Syamsuddin, S.Ag., M.Pd., Sekretaris 

Program Studi Pendidikan Agama Islam sekaligus penguji I yang telah 

memberikan perhatian berupa arahan, bimbingan dan nasihat yang bijak 

kepada mahasiswanya. 

4. Dr. Usman, S.Ag., MPd.I., dan Dr. M. Shabir U., M.Ag., selaku promotor dan 

penguji II yang telah meluangkan waktunya untuk membimbing, 

mengarahkan, dan memotivasi penulis, memberikan arahan berupa saran 

dan kritikan yang konstruktif dalam perbaikan dalam menyelesaikan tesis 

ini. 

5. Segenap dosen dan staf Prodi S2 PAI UIN Alauddin Makassar yang telah 

membantu penulis dalam pengurusan surat izin  dan proses penelitian 

sehingga penelitian ini dapat terselesaikan. 

6.  Kepala Perpustakaan UIN Alauddin Makassar beserta seluruh staf yang 

bertugas. 

7. Orang tua saya beserta Raih Annisa Istri saya, dan Muhammad Zaid Syahid 

yang telah membantu dan memotivasi penulis hingga pada tahap 

penyelesaian tesis ini. 

8. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah banyak 

memberikan sumbangsih kepada penulis selama kuliah hingga penulisan 

tesis ini selesai. 

Tidak ada yang dapat penulis berikan kecuali doa, semoga Allah swt., 

memberikan pahala terbaik di sisi-Nya. Kritik dan saran yang konstruktif dari 



vi 
 

pembaca sangat diharapkan demi melahirkan karya ilmiah yang lebih baik ke 

depannya. Mudah-mudahan karya ilmiah ini dapat bermanfaat bagi 

pengembangan wacana keilmuan kita semua, khususnya bagi penulis sendiri 

dan pembaca pada umumnya. Āmīn Yā Rabb al-‘Ālamīn. 

 

 

Samata-Gowa,       Agustus 2023 

Penyusun 

 

Syahri Nur Ramadhan 
NIM: 80200220009 

 

 



vii 
 

DAFTAR ISI 

HALAMAN SAMPUL .......................................................................................... i 

PERNYATAAN KEASLIAN TESIS .................................................................... ii 

PENGESAHAN ..................................................................................................... iii 

KATA PENGANTAR ........................................................................................... iv 

DAFTAR ISI ......................................................................................................... vii 

PEDOMAN TRANSLITERASI ........................................................................... ix 

ABSTRAK ............................................................................................................. xiii 

BAB   I   PENDAHULUAN .................................................................................. 1 

A. Latar Belakang Masalah .................................................................................... 1 

B. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus ....................................................... 16 

C. Rumusan Masalah ................................................................................................ 17 

D. Kajian Pustaka ....................................................................................................... 18 

E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian ................................................................. 25 

BAB  II   TINJAUAN TEORETIS ........................................................................ 27 

A. Konsep Teori Kognitif ........................................................................................ 28 

B. Kecerdasan Interpersonal ............................................................................... 42 

C. Kerangka Konseptual ......................................................................................... 55 

BAB III METODOLOGI PENELITIAN .............................................................. 57 

A. Etika Penelitian ..................................................................................................... 57 

B. Jenis dan Lokasi Penelitian.............................................................................. 58 

C. Pendekatan Penelitian ....................................................................................... 59 

D. Sumber Data ........................................................................................................... 59 

E. Metode Pengumpulan Data ............................................................................. 60 

F. Instrumen Penelitian.......................................................................................... 62 

G. Teknik Pengolahan dan Analisis Data ........................................................ 65 

H. Pengujian Keabsahan Data .............................................................................. 66 

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN ....................................... 63 

A. Hasil Penelitian ..................................................................................................... 67 

B. Pembahasan ........................................................................................................... 82 

BAB V PENUTUP ................................................................................................ 111 

A. Kesimpulan ............................................................................................................. 111 

B. Implikasi Penelitian ............................................................................................ 113 



viii 
 

 

DAFTAR PUSTAKA .............................................................................................................. 115 

LAMPIRAN-LAMPIRAN ..................................................................................................... 120 

  



ix 
 

TRANSLITERASI ARAB-LATIN 

1. Konsonan  

Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama 

 ا
alif 

tidak 

dilambangkan 
tidak dilambangkan 

 ba b be ب

 ta t te ت

 sa ṡ es (dengan titik di atas) ث

 jim j je ج

 ح
ha ḥ 

ha (dengan titik di 

bawah) 

 kha kh ka dan ha خ

 dal d de د

 ذ
zal ż 

zet (dengan titik di 

atas) 

 ra r er ر

 zai z zet ز

 sin s es س

 syin sy es dan ye ش

 ص
sad ṣ 

es (dengan titik di 

bawah) 

 ض
dad ḍ 

de (dengan titik di 

bawah) 

 ط
ta ṭ 

te (dengan titik di 

bawah) 

 ظ
za ẓ 

zet (dengan titik di 

bawah) 

 ain ‘ apostrof terbalik‘ ع

 gain g ge غ

 fa f ef ف

 qaf q qi ق

 kaf k ka ك

 lam l el ل

 mim m em م

 nun n en ن

 wau w we و

 ha h ha ه
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 hamzah ’ apostrof ء

 ya y ye ي

2. Vokal 

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

atau monoftong atau vokal rangkap atau diftong. 

Vokal tunggal bahsa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, 

transliterasinya sebagai berikut: 

Tanda Nama Huruf Latin Nama 
 Fathah a a ا َ
 Kasrah i i ا َ
 Dammah u u ا َ

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat 

dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu: 

Tanda Nama Huruf Latin Nama 
--يَ—ََ   Fathah dan Ya ai a dan i 
--وَ—ََ   Fathah dan wau au a dan u 

Contoh: -  َك يْف 

 ه وْل -

3. Maddah 

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, 

transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu: 

Tanda Nama Huruf Latin Nama 

...َىَ   َ  Fathah dan alif ...َا
/ya 

ā a dan garis di 
atas 

 Kasrah dan ya ī i dan garis di atas ىَ 

 Dammah dan wau ū u dan garis di وَ 
atas 

Contoh: -  َوْت ى,َق يْل ,َي م  م  ,َر  ات   م 

4. Ta’marbutah 

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

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

Sedangkan ta’marbutah yang mati atau mendapat harakat sukun, 

tansliterasinya adalah [h]. 

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

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

ta’marbutah itu ditransliterasikan denga ha (h). 
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Contoh:  َف ال وض ةالأ ط ر  : rauḍah al-aṭfāl 

5. Syaddah (Tasydid) 

Syaddah atau tasydid yang dalam system tulisan Arab dilambangkan dengan 
sebuag tanda tasydid ()  ّ , dalam transliterasi ini dilambangkan dengan 

perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah. 

Contoh : ربنّا  : rabbanā 

 nazzala :    نزّل

6. Kata Sandang 

Kata sandang dalam system tulisan Arab dilambankan dengan huruf ال (alif 

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

seperti biasa, al-, baik ketika diikuti oleh huruf syamsiyah maupun huruf 

qamariyah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang 

mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan 

dihubungkan dengan agris mendatar. Contoh : .الشَّمْسُ, الْزلزلة 

 

 

7. Hamzah 

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

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

di awal kata, tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa tulisan 

alif. 

Contoh: تأمرون,َأمرت 

8. Penulisan Kata Arab yang Lazim Digunakan dalan Bahasa Indonesia 

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

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

kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa 

Indonesia, atau yang sering ditulis dalam bahasa Indinesia atau lazim 

digunakan dalam dunia akademik tertentu, tidak lagi ditulis menurut cara 

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

Alhamdulillah dan munaqasyah. 

9. Lafz al-Jalalah (الله) 

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

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

hamzah. 



xii 
 

 

10. Huruf Kapital 

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam 

transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan 

huruf capital berdasarkan pedoman PUEBI. Huruf kapital misalnya digunakan 

untuk menuliskan huruf awal nama diri dan huruf pertama pada penulisan 

kalimat. 
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ABSTRAK 

 

Nama  : Syahri Nur Ramadhan 

Nim  : 80200220009 

Jurusan : Pendidikan Agama Islam 

Judul  : Penerapan Teori Kognitif dalam Pembelajaran 

Kecerdasan Interpersonal Peserta Didik di SMPN 2 Segeri 

Kabupaten Pangkep 

 

Pokok masalah penelitian ini adalah masih ada beberapa peserta didik 

yang kesulitan dalam hal kecerdasan interpersonal seperti melakukan 

bullying kepada teman, kurang sopan kepada guru, egois, tidak ramah, merasa 

tersisihkan secara sosial dan tidak ada motivasi belajar meskipun pendidik di 

sekolah telah berupaya memaksimalkan pembelajaran untuk menghasilkan 

perubahan pengetahuan atau perilaku. Pokok masalah tersebut selanjutnya 

dirinci ke dalam beberapa submasalah atau pertanyaan penelitian, yaitu: 1) 

Bagaimana penerapan teori koognitif peserta didik di SMPN 2 Segeri 

Kabupaten Pangkep? 2) Bagaimana pengembangan kecerdasan interpersonal 

peserta didik di SMPN 2 Segeri Kabupaten Pangkep? 3) Bagaimana hasil 

kecerdasan interpersonal melalui penerapan teori kognitif peserta didik di 

SMPN 2 Segeri Kabupateen Pangkep? 4) Bagaimana faktor pendukung dan 

penghambat penerapan teori koognitif dalam mengembangkan kecerdasan 

interpersonal di SMPN 2 Segeri Kabupaten Pangkep?. 

Jenis penelitian ini tergolong kualitatif dengan pendekatan studi kasus 

atau field research. Adapun sumber data primer penelitian ini yaitu Guru PAI 

SMPN 2 Segeri Kabupaten Pangkep dan data sekunder yaitu dari buku dan 

dokumen resmi  terkait. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah 

observasi, wawancara, dan dokumentasi yang di olah dan di analisis melalui 

tiga tahapan, yaitu: reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa 1) Penerapan Teori Kognitif Di 

SMPN 2 Segeri bertujuan untuk mengembangkan keterampilan berpikir kritis 

dan pemecahan masalah melalui interaksi aktif. Guru menggunakan strategi 

pertanyaan tentang pengetahuan awal dan analisis jawaban siswa untuk 

menilai pemahaman mereka yang membantu dalam penyesuaian metode 

pengajaran. 2)  Pengembangan Kecerdasan Interpersonal dilakukan melalui 

strategi pembelajaran berupa diskusi kelompok dan kegiatan sosial untuk 

meningkatkan interaksi dan keterampilan komunikasi siswa. 3) Hasil 
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Penerapan Teori Kognitif melalui pertanyaan kritis dan diskusi 

kelompok, dapat meningkatkan kecerdasan interpersonal siswa meskipun ada 

perbedaan tingkat perkembangan siswa. 4) Faktor pendukung meliputi peran 

aktif guru dan keaktifan siswa dalam diskusi, sedangkan faktor penghambat 

mencakup keterampilan sosial siswa yang rendah, kurangnya partisipasi 

dalam diskusi, dan perbedaan pemahaman siswa terhadap metode 

pengajaran. 

Implikasi dari penelitian ini adalah: 1) Implikasi untuk metode 

pengajaran bahwa penerapan teori kognitif yang melibatkan pertanyaan kritis 

dan diskusi kelompok dapat meningkatkan keterampilan berpikir kritis dan 

pemecahan masalah siswa. 2) Implikasi untuk pengembangan kecerdasan 

interpersonal: dimana penerapan strategi diskusi kelompok dan kegiatan 

sosial yang terbukti efektif dalam meningkatkan kecerdasan interpersonal 

harus dipertahankan dan diperluas. 3) Implikasi untuk evaluasi dan penilaian 

yaitu dengan adanya perbedaan pemahaman siswa mengindikasikan perlunya 

sistem penilaian yang lebih terfokus pada perkembangan siswa secara 

individual. 4)  Implikasi untuk dukungan tambahan dan pelatihan untuk siswa 

yang kesulitan sehingga dapat berpartisipasi lebih aktif dan mengatasi 

hambatan yang ada terutama keterampilan sosial siswa yang rendah. 
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ABSTRACT 

 

Name  : Syahri Nur Ramadhan 

Student ID : 80200220009 

Department : Islamic Religious Education 

Title  : Application of Cognitive Theory in Learning Interpersonal 

Intelligence of Students at State Junior High School 2 Segeri, Pangkep Regency 

 

The main problem of this research is that there are still some students 

who have difficulties in interpersonal intelligence, such as bullying friends, 

being impolite to teachers, being selfish and unfriendly, feeling socially 

isolated, and having no motivation to learn even though educators at the 

school have tried to maximize learning to produce changes in knowledge or 

behavior. The main problem is then detailed into several sub-problems or 

research questions: 1) How is the cognitive theory applied to State Junior High 

School 2 Segeri students, Pangkep Regency? 2) How is the interpersonal 

intelligence development of students at State Junior High School 2 Segeri, 

Pangkep Regency? 3) What are the results of interpersonal intelligence 

through the cognitive theory application on students at State Junior High 

School 2 Segeri, Pangkep Regency? 4) What are the supporting and inhibiting 

factors for the cognitive theory application in developing interpersonal 

intelligence at State Junior High School 2 Segeri, Pangkep Regency? 

This type of research is classified as qualitative with a case study or field 

research approach. The primary data source for this study is the Islamic 

education teacher at State Junior High School 2 Segeri, Pangkep Regency, and 

secondary data from books and related official documents. The data collection 

methods are observation, interviews, and documentation, which are 

processed and analyzed through three stages: data reduction, data 

presentation, and conclusions. 

The results of this study indicate that 1) The Application of Cognitive 

Theory at State Junior High School 2 Segeri aims to develop critical thinking 

and problem-solving skills through active interaction. Teachers use question 

strategies about prior knowledge and analyze students' answers to assess 

their understanding, which helps to adjust teaching methods. 2) Interpersonal 

intelligence development is carried out through learning strategies, such as 

group discussions and social activities, to improve students' interaction and 

communication skills. 3) Results 

of the Cognitive Theory application through critical questions and group 

discussions can improve students' interpersonal intelligence, even though 

there are differences in the student development level. 4) Supporting factors 

include the active role of teachers and student activeness in discussions while 

inhibiting factors include low student social skills, lack of participation in 
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discussions, and differences in student understanding of teaching methods. 

The implications of this study are: 1) Implications for teaching methods that 

the application of cognitive theory involving critical questions and group 

discussions can improve students' critical thinking and problem-solving skills. 

2) Implications for interpersonal intelligence development, where the 

application of group discussion strategies and social activities that have been 

proven effective in improving interpersonal intelligence must be maintained 

and expanded. 3) Implications for evaluation and assessment are that the 

differences in student understanding indicate the need for an assessment 

system more focused on individual student development. 4) Implications for 

additional support and training for students who have difficulties so that they 

can participate more actively and overcome existing obstacles, especially 

students' low social skills. 
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BAB I  

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Menurut Ahmad D. Marimba, pendidikan adalah bimbingan secara 

sadar oleh si pendidik terhadap perkembangan jasmani dan rohani peserta 

didik menuju terbentuknya kepribadian yang utama. Unsur dalam pendidikan 

termasuk usaha yang bersifat bimbingan secara sadar, pendidik, peserta didik, 

bimbingan yang memiliki dasar dan tujuan, dan ada alat.1 

Pendidikan adalah suatu keniscayaan yang akan dijalani dalam 

kehidupan secara terus-menerus hingga akhir zaman. Pola pendidikan dari 

tahun ke tahun akan mengalami perkembangan yang pesat, dan akan selalu 

menjadi perbincangan hangat terkait metode-metode belajar, kurikulum dan 

sebagainya. Berdasarkan hal tersebut, banyak perubahan pola pergerakan 

pendidikan dari masa ke masa dan juga mengalami perkembangan-

perkembangan tertentu, contohnya pada bidang kurikulum yaitu KTSP dan 

Kurikulum 2013. Jika di KTSP setiap mata pelajaran dirancang berdiri sendiri 

dengan kompetensi dasar sendiri pula, dan berjumlah sebelas mata pelajaran, 

di K13 setiap pembelajaran menggunakan pendekatan saintifik untuk 

meningkatkan kreativitas peserta didik. 

Perubahan pola dasar pendidikan menuju tingkat pendidikan yang 

menyeluruh untuk meningkatkan kreativitas peserta didik adalah perkara 

yang mesti terjadi. Sebagaimana yang dikatakan John Dewey bahwa 

pendidikan adalah proses pendewasaan secara intelektual dan emosional ke 

                                                             

1Hasbullah, Dasar-Dasar Ilmu Pendidikan (Edisi revisi 5; Jakarta : PT. Raja Grafindo 
Persada, 2006), h.3-4. 
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arah yang lebih baik lagi antar sesama manusia.2 Maka dari itulah kita dituntut 

untuk mampu mengadakan refleksi ilmiah tentang pendidikan tersebut, agar 

pendidikan yang Indonesia cita-citakan tercapai yakni “mencerdaskan 

kehidupan bangsa”. Peranan guru dalam memberi pendidikan dan bimbingan 

kepada peserta didik yang terarah diperlukan pula metode dan pola-pola 

tertentu dalam membimbing peserta didik untuk meningkatkan kualitas 

pendidikan yang ia jalani dalam ranah pendidikan formal. Kewajiban 

menuntut ilmu dalam al-Quran merupakan sebuah kewajiban bagi setiap 

manusia. Terkhusus sebagai umat Islam harus lebih mendalam lagi dalam hal 

belajar, karena dalam ilmu mengalami pembaruan secara kontiniu. Orang 

islam yang mencari ilmu dimanapun dan apapun kondisinya, dalam menuntut 

ilmu ada beberapa adab-adab yang harus dimiliki, dan janji Allah kepada orang 

yang berilmu pun memiliki keutamaan, salah satunnya yang sesuai dengan 

Firman Allah dalam QS al-Mujaadalah/58:11. 

ي ا ِ
حُوا ف  سَّ

َ
ف
َ
مْ ت

ُ
ك
َ
ا قِيلَ ل

َ
وا إِذ

ُ
ذِينَ آمَن

َّ
هَا ال يُّ

َ
ُ يَا أ

َّ
سَحِ اللَّ

ْ
سَحُوا يَف

ْ
اف
َ
مَجَالِسِ ف

ْ
ل

 
ُ
ك
َ
 ل

ُ
ذِينَ آمَن

َّ
ُ ال

َّ
عِ اللَّ

َ
وا يَرْف ُ 

ُ انش 
َ
وا ف ُ 

ُ ا قِيلَ انش 
َ
مَ مْ وَإِذ

ْ
عِل
ْ
وا ال

ُ
وت
ُ
ذِينَ أ

َّ
مْ وَال

ُ
وا مِنك

﴿ ٌ بِير
َ
 خ

َ
ون

ُ
عْمَل

َ
ُ بِمَا ت

َّ
رَجَاتٍ وَاللَّ

َ
﴾١١د  

Terjemahnya: 

Hai orang-orang yang beriman, apabila 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.3 

Tafsir Ibnu Katsir, mengatakan bahwa dalam ayat tersebut Allah swt 

berfirman seraya mendidik hamba-hamba-Nya yang beriman dan 

memerintahkan mereka untuk saling berbuat baik diantara mereka dalam 

                                                             

2Hasbullah Dasar-Dasar Ilmu Pendidikan h. 2. 

3Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya. h. 543. 
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majelis. Oleh karena itu Allah mengatakan   مْ فَافْسَحُوا
ُ
ك
َ
ُ ل سَحِ اللََّّ

ْ
يَف  “maka 

lapangkanlah, niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu” Qatadah 

berkata, “ayat ini turun berkenaan dengan majelis zikir, yaitu apabila mereka 

melihat salah seorang mendatangi majelis, maka mereka tidak memberikan 

kesempatan baginya untuk duduk di dekat Rasulullah, lalu Allah 

memerintahkan untuk saling melapangkan majelis diantara mereka. Maqatil 

bin Hayyan berkata “Ayat ini diturunkan pada hari jumat, pada saat itu 

rasulullah sedang berada di Shuffah di tempat yang sempit dan beliau sangat 

menghormati Ahlu Badar dari kalangan Muhajirin dan Anshar.4 

Syaikh Abdurrahman bin Nashir As-Sa’di menafsirkan bahwa Allah swt. 

akan mengangkat derajat orang yang berilmu dan beriman berdasarkan ilmu 

dan keimanan yang Allah swt. berikan kepada mereka. Mereka diberi balasan 

berdasarkan amal-Nya. Perbuatan baik akan dibalas baik dan perbuatan buruk 

akan dibalas buruk. Di dalam ayat ini dijelaskan tentang keutamaan ilmu dan 

buah dari ilmu adalah beradab.5 Pada ayat QS al-Mujadalah/58:11., ditujukan 

kepada umat Islam dan beriman, menunjukkan bahwa melapangkan waktu 

tenaga dan pikiran dalam menuntut ilmu atau pendidikan mendapatkan 

kedudukan yang tinggi di sisi Allah dan Allah juga yang akan meninggikan 

derajat orang-orang yang menuntut dan memiliki ilmu.  Hal tersebut 

menunjukkan bahwa pendidikan harus berlanjut sampai waktu yang tak 

ditentukan, atau hingga hari akhir. Masa ke masa pun pendidikan mengalami 

perkembangan dari sisi ilmu pengetahuan dan teknologi.  

                                                             

4Abul Fida’ ‘Imaduddin Isma’il bin Umar bin Katsir al-Quraisy al-Bushrawi (Ibnu 
Katsir), Tafsir Ibnu Katsir (Cet. V; Jawa Tengah: Insan Kamil, 2018), h. 21. 

5Syaikh Abdurrahman bin Nashir As-Sa’di, Tafsir Al-Karim Ar-Rahman Fi Tafsir Kalam 
Al-Mannan (Cet. V; Jakarta: Darul Haq, 2015), h. 198. 
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Fenomena pendidikan dari tahun ke tahun mengalami proses 

pendidikan yang silih berganti mulai dari bagian kurikulum hingga perubahan 

zaman generasi, ada anak yang diberi nama sesuai zaman, yakni zaman 

millennial karena lahir pada tahun 1981-1996. Pada tahun kelahiran 1997-

2012 menamai sebagai generasi zaman now, yang membuat pola pendidikan 

yang harus diubah sesuai tuntutan zaman. Telah kita ketahui bersama bahwa 

saat sekarang ini menteri pendidikan sedang mengalihkan arah kurikulum 

pendidikan yang diberi nama “Kurikulum Merdeka”. Akan tetapi penulis tidak 

berfokus pada ranah bagaimana peralihan nama kurikulum dari masa kemasa 

sehingga mengalami perubahan nama kurikulum. Penulis memokuskan pada 

ranah penerapan teori koognitif dalam meningkatkan kecerdasan 

interpersonal di SMPN 2 Segeri Kabupaten Pangkep, terhadap fenomena-

fenomena yang terjadi dalam kehidupan penulis yang tentunya memiliki 

pengamatan tersendiri. 

Peningkatan sistem pendidikan saat ini sangat dipengaruhi dengan 

perkembangan teknologi informasi dalam mendukung sistem pembelajaran 

yang ada. Pada masa covid-19 yang hingga awal tahun 2022 semakin 

banyaknya aplikasi yang kemudian bermunculan untuk menunjang 

pendidikan di era daring misalnya aplikasi penunjangya adalah zoom meeting, 

google meet dan lain sebagainya. Ada beberapa juga yang mengalami kesulitan 

dalam pembelajaran secara online/daring terutama area pelosok yang belum 

memiliki kapasitas jaringan. Fenomena yang ada pada covid 19 

mengakibatkan kondisi pendidikan yang mengharuskan peserta didik dan 

tenaga pendidik melakukan pembelajaran daring. Fenomena pertama, siklus 

pertemuan antara peserta didik dan tenaga pendidik mengakibatkan 

kekurangan keakraban. Kedua, tingkat kepedulian menurun antarsesama 
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karena adanya batasan-batasan yang pemerintah anjurkan. Ketiga, anak yang 

harus diberi handphone walau umurnya belum seharusnya dapat diberikan 

handphone berpengaruh besar dalam kehidupannya, mulai dari browser 

internet, video, dan aplikasi yang dihasilkan handphone, memiliki dampak 

positif dan negatif. 

Fenomena pendidikan pada masa Covid-19, dan saat ini masing-masing 

memiliki nilai positif-negatif. Adapun fenomena pendidikan saat ini adalah 

bagian efek dari Covid-19. Akibat dari pengaruh handphone, adalah nilai-nilai 

dari kepedulian menurun, seseorang lebih cenderungnya menyukai dunia 

sosial media, begitu masifnya transisi tradisi digitalisasi. Semuanya membuat 

individual dalam berinteraksi luntur, pemahaman terhadap interaksi terbatas, 

beserta pengajaran akhlak belum maksimal. 

Pendidik dituntut untuk melakukan pembimbingan secara sadar 

terhadap peserta didik untuk membentuk karakter dan rohani karena hal 

tersebut merupakan tugas yang utama dalam mendidik sesuai nilai-nilai dasar 

dan tujuan pendidikan. Tentu bukan hal yang mudah dalam membentuk 

karakter pribadi. Kemudian erat kaitannya tentang menurut UU RI No. 20 

tahun 2003 yang berbunyi: 

Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan 
suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif 
mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual 
keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia 
serta keterampilan yang diperlakukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan 
negara.6 

Menurut UU RI No. 20 tahun 2003 pendidik dituntut untuk 

melaksanakan pembelajaran dengan suasana aktif agar peserta didik mampu 

mengembangkan potensi diri untuk memiliki karakter yang mulia serta 

bermanfaat bagi masyarakat, bangsa, dan negara. Artinya tugas pendidik 

                                                             

6Hasbullah, Dasar-Dasar Ilmu Pendidikan, h. 4. 
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mengemban amanah agar para peserta didik mampu melakukan 

pengembangan potensi diri dalam beragama dan bermasyarakat. 

Dalam hal mengembangkan kecerdasan peserta didik, pendidik tentu 

membutuhkan adanya kepekaan dalam memberi materi kepada peserta didik. 

Untuk mengetahui kebutuhan peserta didik tentunya tak luput dari masalah 

kognitif dan kecerdasan interpersonal peserta didik. Kecerdasan adalah 

anugerah dari Allah swt yang harus disyukuri dan dikembangkan dalam 

kehidupan. Kehidupan manusia yang berawal dari Nabi Adam As, yang 

kemudian dianugerahkan akal untuk mengetahui nama-nama makhluk di 

dunia beserta alam semesta, seperti bulan, matahari, dan bintang. Begitu pula 

‘Arsy. Sesuai QS Ali-Imran/3: 190. 

يْلِ وَ 
َّ
فِ الل

َ
تِلا

ْ
رْضِ وَاخ

َ
مَاوَاتِ وَالأ قِ السَّ

ْ
ل
َ
ي خ ِ

 ف 
َّ
 إِن

ُ ِ
هَارِ لآيَاتٍ لأ

َّ
وْلِي الن

بَابِ ﴿
ْ
﴾١٩٠الأل  

Terjemahnya: 

Sesungguhnya dalam peciptaan langit dan bumi dan pergantian malam 
dan siang terdapat tanda-tanda bagi orang yang berakal.7 

Tafsir Ibnu Katsir mengatakan dari ayat sesungguhnya dalam peciptaan 

langit dan bumi yakni langit dengan ketinggian dan keluasannya, bumi dengan 

kelandaian dan hamparannya termasuk benda-benda yang ada pada keduanya 

yang merupakan tanda-tanda besar bagi keagungan Allah, bintang-bintang 

yang bergerak dan yang diam, lautan, gunung, padang pasir, pohon-pohon, 

tumbuhan, tanaman, dan lain sebagainya. Dan pergantian malam dan siang 

yakni pergantian keduanya dan perbedaan panjang dan pendeknya, terkadang 

siang lebih panjang dan malam lebih pendek, terkadang keduanya seimbang, 

kemudaian yang pendek dari salah satunya mengambil dari yang lainnya 

                                                             

7Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya. h. 60. 
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hingga yang pendek menjadi lebih panjang atau sebaliknya. Semua itu adalah 

tatanan zat yang Maha Perkasa lagi Maha bijaksana.8 

Bagi orang yang berakal, yakni akal yang sempurna lagi cerdik, yang 

memahami segala sesuatu dengan hakikatnya secara jelas tidak seperti akal 

yang tuli lagi bisu yang tidak bekerja, yang mana Allah berfirman tentangnya 

dalam QS Yusuf/12: 105-106. 

يْ 
َ
ل
َ
 ع
َ
ون رْضِ يَمُرُّ

َ
مَاوَاتِ وَالأ ي السَّ ِ

يِن مِن آيَةٍ ف 
َ
أ
َ
هَا مُعْرِ وَك

ْ
ن
َ
مْ ع

ُ
 هَا وَه

َ
ون

ُ
ض

﴿١٠٥﴿ 
َ
ون

ُ
كِ
ْ ش  م مُّ

ُ
 وَه

َّ
ِ إِلا

ه
مْ بِاللَّ

ُ
ه ُ
َ
يَ
ْ
ك
َ
مِنُ أ

ْ
﴾٦١٠﴾ وَمَا يُؤ  

Terjemahnya: 

Dan banyak sekali tanda-tanda (kekuasaan Allah) di langit dan di bumi 
yang mereka melaluinya, sedang mereka berpaling daripadanya. Dan 
sebahagian besar dari mereka tidak beriman kepada Allah, melainkan 
dalam keadaan mempersekutukan Allah (dengan sembahan-sembahan 
lain).9 

Kemudian Allah menamakan ulul albab, “(yaitu) orang-orang yang 

mengingat Allah sambil berdiri, duduk, dan berbaring”. Sebagaimna 

disebutkan secara sahih dalam Ṣahih Al-Bukhari, dari Imran bin Husain ra, 

bahwa Rasulullah “Salatlah dengan berdiri! Bila tidak bisa maka dengan 

duduk, bila tidak bisa maka shalatlah bertumpukan dengan bahumu (tidur 

miring). Artinya, mereka tidak henti berzikir kepada Allah dalam segala 

kondisi, dengan hati dan lisan mereka. Mereka yang memikirkan tentang 

penciptaan langit dan bumi”, yakni mereka memahami hikmah-hikmah yang 

terkandung pada keduanya yang menunjukkan keagungan Sang Khaliq, 

kodrat, ilmu, hikmah, kehendak dan rahmatnya.10 

                                                             

8Abul Fida’ ‘Imaduddin Isma’il bin Umar bin Katsir al-Quraisy al-Bushrawi (Ibnu 
Katsir), “Tafsir Ibnu Katsir”, h. 366. 

9Departemen Agama RI Al-Qur’an dan Terjemahnya. h. 195. 

10Abul Fida’ ‘Imaduddin Isma’il bin Umar bin Katsir al-Quraisy al-Bushrawi (Ibnu 
Katsir) “Tafsir Ibnu Katsir”, h. 192. 
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Akal itu alat untuk berpikir, kemudian kecerdasan adalah kemampuan 

memecahkan masalah dalam menghadapi perjalanan kehidupan dan 

kecerdasan adalah anugerah atas segala sesuatu yang memerlukan kegiatan 

berpikir. Kecerdasan yang dimiliki manusia pun beragam adanya, yakni 

kecerdasan intelektual, emosional, dan kecerdasan spiritual.  

Kecerdasan intelektual umumnya dimiliki semua manusia. Seiring 

berjalannya waktu manusia dari buaian kemudian masa muda, remaja dan 

dewasa akan selalu mengalami yang namanya perkembangan dan kemajuan 

berpikir. Kecerdasan emosional biasanya dialami pada saat remaja yakni 

dalam usia 13-19 tahun, adapula yang mengatakan bahwa kecerdasan 

emosional mulai dari balita hingga remaja dan seterusnya. Kecerdasan 

spiritual adalah kecerdasan yang mencakup dalam intelektual dan emosional.  

Kecerdasan merupakan bentuk eksistensi dalam diri manusia, sebab 

melalui kecerdasan, manusia dapat memecahkan masalah-masalah yang 

dihadapi dalam kehidupan sehari-hari. Manusia memiliki kecerdasan yang 

berbeda-beda, meskipun manusia diciptakan setara dengan individu lainnya. 

Manusia diciptakan untuk menjadi khalifah di muka bumi untuk mengatur 

segala sesuatu yang ada dalam urusan individu, masyarakat/sosial, dan 

agama. Manusia berbeda dengan ciptaan makhluk hidup lainnya yang telah 

diciptakan oleh Allah swt. Manusia dan hewan sebagai contoh dalam kasat 

mata yang bisa terlihat, manusia memiliki akal untuk dapat berpikir, meneliti, 

mengilustrasikan, dan mengembangkan sesuatu yang berhubungan dengan 

konsep ilmu pengetahuan dan teknologi yang berhubungan dengan 

kecerdasan. Sedangkan hewan memiliki akal tapi tidak untuk melanjutkan 

proses kerja akal atau berpikir dalam hal mengembangkan dan mencari tahu 

apa masalah yang akan dihadapi dan bagaimana cara agar memperoleh suatu 
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perubahan dalam bertindak. Perbedaan manusia menurut Murtadha 

Muthahhari dalam bukunya mengatakan: 

Pada hakikatnya, manusia adalah sejenis binatang yang memiliki banyak 
kesamaan dengan binatang namun pada saat yang sama manusia 
memiliki perbedaan yang mendasar dengan binatang, yakni tingkat 
pengetahuan.11 

Tingkat pengetahuan manusia berbeda dengan tingkat pengetahuan 

binatang. Manusia memiliki kemampuan dimulai dari pengetahuan, keinginan, 

kebutuhan dan pencapaian tujuan. Sedangkan tingkat pengetahuan binatang 

hanya berkisar pada kehidupan mencari makan, berburu, dan berkembang 

biak. Binatang tidak memiliki kemampuan berpikir dinamis seperti manusia, 

karena kemampuan berpikir binatang hanya bersifat statis. Walau demikian, 

ada manusia juga memiliki tingkat perbedaan dalam pola pikir antara 

individu-individu yang lain dikarenakan adanya proses berpikir yang agak 

lamban, dan ada pula yang sangat lamban. 

Menurut Socrates (470-399 SM) yang dikuti oleh Ahmad Tafsir, bahwa 

pada diri manusia terdapat jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang muncul 

tetapi jawaban itu masih terpendam dalam diri manusia itu sendiri.12 Ini 

dimaksudkan dalam sekian banyak pertanyaan manusia juga terdapat banyak 

jawaban dalam diri manusia itu sendiri. Manusia dalam pencarian ilmu 

pengetahuan berawal dari adanya rasa penasaran sehingga muncul rasa ingin 

tahu, kemudian rasa ingin tahu itu akan mengalami proses berpikir dan 

mencari tahu apa jawabannya. Dengan demikian, manusia mencari cara untuk 

mengetahui, baik melalui proses berpikir intelektual, mampu melakukan 

penemuan-penemuan baru dalam hal ilmu pengetahuan.  

                                                             

11Murtadha Muthahhari Falsafah Agama dan Kemanusiaan (Cet. III; Yogyakarta: 
RausyanFikr, 2016), h. 1. 

12Ahmad Tafsir, eds,  Filsafat Pendidikan Islami (Cet. VII; Bandung: Rosda, 2016), h. 8. 
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Manusia yang dianugerahi akal pikiran untuk mampu berpikir dinamis, 

dan akan selalu mempertanyakan hal-hal tentang kehidupan yang ingin 

diketahuinya hingga ia menemukan jawaban atas pertanyaannya. Ketika 

manusia ingin mendapatkan jawaban atas pertanyaan yang belum dapat ia 

ketahui, maka ia akan menemukan jawaban dengan cara berpikir, kemudian 

mengidentifikasi masalah kemudian mengumpulkan wawasan atau dengan 

belajar hingga menemukan jawaban atas pertanyaannya dengan jawaban yang 

cerdas. 

Wawasan manusia yang luas dan mumpuni dalam satu atau berbagai 

bidang pengetahuan akan melahirkan suatu proses pembelajaran yang 

sistematis, dan akan menghasilkan buah pemikiran yang cerdas ketika ingin 

mendapatkan jawaban atas suatu pertanyaan. Manusia dituntut untuk 

memiliki pengetahuan yang luas untuk mendapatkan tujuan hidup. Dengan 

bekal ilmu pengetahuan kita dapat mempelajari isi kehidupan dunia yang 

belum diketahui. Akan tetapi jika manusia hanya terus mencari ilmu 

pengetahuan yang hanya mengarah pada dunia semata, tidak akan mampu 

menyentuh aspek lain yang ada, sedang ilmu pengetahuan tidak hanya terletak 

pada aspek materi akan tetapi ruang lingkup ilmu pengetahuan juga terdapat 

pengetahuan aspek nonmateri, seperti ruh. Firman Allah dalam al-Quran, 

tentang adanya aspek nonmateri yaitu ruh, QS al-Isra’/17: 85. 
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و 
ُ
ي وَمَا أ

مْرِ رَبِّ
َ
وحُ مِنْ أ لِ الرُّ

ُ
وحِ ق نِ الرُّ

َ
 ع

َ
ك
َ
ون
ُ
ل
َ
 ﴿وَيَسْأ

ً
لِيلا

َ
 ق
َّ
مِ إِلا

ْ
عِل
ْ
م مِن ال

ُ
﴾٨٥تِيت  

Terjemahnya:  

Jika mereka bertanya kepadamu (Muhammad) tentang ruh. Katakanlah: 
Ruh itu termasuk urusan Tuhan-ku, dan tidaklah kamu diberi 
pengetahuan melainkan sedikit.13 

Imam Ahmad meriwatkan dari jalur Abdullah bin Mas’ud, ra. Beliau 

berkata, “Aku pernah berjalan bersama Rasulullah saw  di sebuah kebun 

Madinah, ketika itu beliau membawa tongkat dari pelepah kurma. Kemudian 

beliau berjalan melewati  sekelompok orang kaum Yahudi, lalu sebagian 

mereka berkata kepada sebagian lainnya, “Tanyakanlah kepadanya tentang 

roh, sebagian mereka berkata, “Jangan kalian bertanya kepadanya”, maka 

mereka pun bertanya kepada Rasulullah saw tentang roh, mereka bertanya 

“Ya Muhammad, apakah roh itu?”  dan beliau masih tetap bersandar pada 

pelepah kurma. Ibnu Mas’ud berkata “Aku menduga Allah menurunkan wahyu 

kepada beliau, kemudian beliau membacakan firman-Nya.14 Surah tersebut 

mengajak kita untuk berpikir tentang aspek nonmateri, yang mungkin bisa 

dianalisa melalui potensi yang diberikan Allah swt. yakni akal untuk bisa 

menyentuh apa yang dinamakan ruh itu. 

Tantangan intelektual manusia dalam menganalisa apa yang 

dinamakan ruh. Kecerdasan berpikir atau intellectual quetion jika 

dihubungkan dengan ruang lingkup pengetahuan al-Quran yang universal 

tidak akan mampu menyamai sistem keilmuan al-Quran dengan sistem 

keilmuan yang ada di dunia. Itu karena dalam wawasan al-Quran tidak semata 

menyangkut masalah duniawi tapi juga menyangkut masalah ukhrawi. Firman 

                                                             

13Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya. h. 290. 

14Abul Fida’ ‘Imaduddin Isma’il bin Umar bin Katsir al-Quraisy al-Bushrawi (Ibnu 
Katsir), “Tafsir Ibnu Katsir”, h. 366. 
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Allah dalam al-Quran, manusia tidak akan mampu menandingi atau 

menyamainya. Karena dalam al-Quran Allah berfirman QS al-Baqarah/2:2. 

 
ن قِيرْ َ

َّ
مُت
ْ
ل
ِّ
ى ل

ً
د
ُ
 رَيْبَ ۛ فِيْهِ ۛ ه

َ
بُ لا

ٰ
كِت
ْ
 ال

َ
لِك ﴾٢﴿ذٰ  

Terjemahnya: 
Kitab (Al Qur'an) ini tidak ada keraguan padanya; petunjuk bagi mereka 
yang bertakwa.15 

Ibnu Juraij ra. berkata bahwa Ibnu Abbas ra. berkata  ُب
ٰ
كِت
ْ
 ال

َ
لِك  Maksud  ذٰ

dari kalimat “Kitab ini (Al-Quran) ini,” adalah Demikian juga Mujahid, Ikrimah, 

Sa’id bin Jubair, As-Suddi, Muqaatil bin Hayyan, Zid bin Aslam, dan Ibnu Juraij, 

bahwa kata “itu” dimaknai dengan “ini”. Orang-orang Arab senang 

menggantikan makna antara dua isim isyarah yaitu kata tunjuk;  
َ
لِك  (itu) ذٰ

dengan kata هذا (ini), sehingga mereka suka menggunakan salah satunya 

dengan makna yang lain, dan ini sudah terkenal dikalangan mereka. Al-Quran 

yang tidak ada keraguan padanya, bahwa ia turun dari Allah. Sebagian Ulama 

berkata “Ungkapan ini adalah berita, namun memiliki arti larangan. Yaitu, 

janganlah kalian meragukannya. Al-Kitab adalah Al-Quran, dan orang yang 

berpendapat bahwa yang dimaksud dengan  ُب
ٰ
كِت
ْ
 ال

َ
لِك  Kitab (Al-Quran ini”, itu“ ذٰ

menunjuk kepada Taurat dan Injil, seperti yang diriwayatkan oleh Ibnu Jarir 

Ath-Thabari. Ar-Raib “Keraguan”. Al-Suddi meriwayatkan, dari Ibnu Mas’ud 

dan beberapa sahabat Rasulullah tentang  ِرَيْبَ ۛ فِيْه 
َ
 tidak ada keraguan“ لا

padanya”, yaitu tidak ada keraguan pada Al-Quran.16 

Abduh juga mengatakan bahwa Al-Quran adalah kebenaran yang tak 

bisa diragukan; 

Al-Quran adalah kitab yang dipastikan kebenarannya, dan 
menghilangkan yang batil yang bercampur aduk dengan macam-macam 

                                                             

15Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya. h. 2. 

16Abul Fida’ ‘Imaduddin Isma’il bin Umar bin Katsir al-Quraisy al-Bushrawi (Ibnu 
Katsir), “Tafsir Ibnu Katsir”, h. 424. 
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khurafat, tegasnya memilih berita-berita yang berguna untuk dijadikan 
teladan perbandingan.17  

Penulis menganggap bahwa Al-Quran adalah ilmu yang mencakup 

seluruh kehidupan manusia, baik dari segi zhahir dan bathin, yang menjadi 

pedoman hidup utama, baik segi hubungan antara Allah dan manusia. Manusia 

sepantasnya memiliki perilaku yang baik dalam menjalani kehidupan antar 

sesama dan saling mengingatkan jika terdapat kesalahan dalam bersosialisasi. 

Kehidupan bersosialisasi tidak akan berhenti dan akan terus mengalami 

perkembangan, penulis berpikir bahwa kecerdasan bersosial adalah hal yang 

penting dalam bermasyarakat, sehingga untuk memiliki dan mengembangkan 

kecerdasan interpersonal atau dapat disebut sebagai kecerdasan sosial, untuk 

berkehidupan tentram dan damai. Kata interpersonal ataupun seorang sosialis 

hanya istilah penyebutan saja, namun keduanya menjelaskan hal yang sama.  

Kecerdasan interpersonal adalah kemampuan menciptakan, 

membangun dan mempertahankan suatu hubungan antar pribadi (sosial) 

yang sehat dan saling menguntungkan. Kecerdasan interpersonal 

memungkinkan kita dapat memahami komunikasi dengan orang lain. 

Kecerdasan interpersonal juga memungkinkan kita untuk melihat perbedaan 

dalam perasaan mood, temperamen, motivasi, dan kemampuan. 

Perkembangan anak di era kontemporer ini, baik dari aspek fisik 

maupun psikologis sangat berbeda dengan anak-anak zaman dulu. 

Perkembangan ini dipengaruhi oleh semakin membaiknya kualitas, semakin 

terbuka dan mudahnya kesempatan mengakses informasi mengenai berbagai 

persoalan. Tentu, hal ini berdampak bagi perkembangan anak, baik secara 

positif maupun negatif. Berbagai media informasi baik cetak maupun visual 

serta maraknya berbagai macam permainan modern seperti video game ikut 

                                                             

17Muhammad Abduh, Risalah Tauhid: (Cet. I; Yogyakarta: Titah Surga, 2016), h.178. 
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menyumbangkan perubahan terhadap pola sikap dan perilaku anak. Sehingga 

anak menjadi lupa waktu belajar, tidak mampu berdaptasi, kasar, tidak 

mampu bertanggung jawab, dan sulit untuk beradaptasi dengan lingkungan 

sekitarnya.  

Anak adalah makhluk sosial, mereka membutuhkan orang lain untuk 

memenuhi kebutuhan sosialnya. Dari interaksi sosialnya mereka dapat 

memenuhi kebutuhan akan perhatian, kasih sayang dan cinta. Anak tidak bisa 

lepas dari lingkungan sosialnya karena mereka belajar dan berkembang dari 

dan di dalamnya. 

Masalah yang banyak terjadi akibat adanya ketidakpahaman terhadap 

perilaku terhadap  sesama, mulai dari ketimpangan sosial budaya, akhlak yang 

kurang, adab kepada  manusia dan lain sebagainya. Adanya kaitan tentang 

teori kognitif terhadap kecerdasan interpersonal yakni tentang cara-cara 

bersosial, dan mengenal kecerdasan berperilaku terhadap sesama. 

Peranan seorang teman dan lingkungan sosial (termasuk pendidik) 

menjadi signifikan. Teman dan lingkungan sosial menjadi penentu 

kematangan psikologis kelak. Anak yang terisolasi akan menjadi pribadi-

pribadi yang tidak matang secara sosial, emosional dan spiritual. Hal ini perlu 

menjadi perhatian semua pihak, baik orang tua, para pendidik, institusi 

pendidikan maupun para ahli. Sebab, masa depan bangsa terletak di tangan 

generasi penerus yaitu anak-anak Indonesia. 

Berdasarkan wawancara awal dengan Ibu Alyah,18 mengatakan bahwa 

peran guru sangat penting karena peranan seorang pendidik dalam 

menanamkan hubungan pribadi atau sosial antara pendidik dan peserta didik 

                                                             

18Alyah (39 tahun), Guru PAI SMPN 2 Segeri, Wawancara, Pangkep, 15 Oktober 2021. 
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dibutuhkan dalam mentransfer ilmu dan akhlak, etika dan sugesti yang 

diberikan seorang pendidik kepada peserta didiknya biasanya tersimpan lama 

dalam pikiran peserta didik apalagi jika sugesti tersebut juga diterapkan oleh 

pendidik dalam berperilaku.  Serta Dalam mengembangkan kecerdasan sosial 

maka keduanya bisa diterapkan, karena teori behaviorisme bisa diajarkan saat 

kita sebagai guru atau siswa menjadi contoh untuk orang disekitar kita, apa 

yang diucapkan bisa kita terapkan, begitupun dengan teori humanisme atau 

memanusiakan manusia, maka kedua teori tersebut bisa dikolaborasikan saat 

ingin meningkatkan kecerdasan sosial, karena dengan adanya kecerdasan 

sosial kesuksesan mudah kita raih saat kita pandai menerapkannya. 

Kognitif adalah suatu alat dalam alat pikiran manusia yang mampu 

melakukan perubahan dari struktur mental seseorang yang memberikan 

kapasitas untuk menunjukkan perubahan perilaku. Peranan teori kognitif 

sangat penting dalam pengembangan peserta didik karena pertanda dari 

sehatnya mental adalah berawal dari pola pikir atau persepsi awal seseorang 

mengenal yang dinamakan pengetahuan, atau pada perubahan perilaku 

seseorang. Kecerdasan interpersonal pesertadidik dalam melakukan tindakan 

dan membuat keputusan, tentunya memiliki keterkaitan antara teori 

kognitif.19 

Wawancara kembali dilakukan kepada Ibu Alyah,20 mengatakan bahwa 

“pendidik sudah mengupayakan untuk melakukan pembelajaran agar peserta 

didik belajar melalui hasil interaksi mentalnya dengan lingkungan sekitar 

sehingga diharapkan menghasilkan perubahan pengetahuan atau tingkah 

                                                             

19Nyayu Khodijah, Psikologi Pendidikan, (Edisi 1 cet. 4. Jakarta Rajawali Pers, 2017), 
h.76. 

20Alyah (40 tahun), Guru PAI SMPN 2 Segeri, Wawancara, Pangkep, 15 Agustus 2022. 



16 

 

laku. Akan tetapi, masih ada beberapa peserta didik yang melakukan bullying 

kepada teman, kurang sopan terhadap pendidik, egois, merasa tersisihkan 

secara sosial, tidak ramah pada temannya, dan merasa tidak ada motivasi 

sehingga cenderung berprilaku negatif”.  

Menurut Alyah, perilaku negatif demikian bukan hanya tugas yang 

bersumber dari seorang pendidik mendidik dalam rana kebaikan melainkan 

perlunya kerjasama pihak sekolah dan orangtua yang harus berkolaborasi 

menangani hal negatif tersebut. Mindsett yang ada pada orangtua pesertadidik 

adalah, perilaku negatif demikian yang telah disebutkan dikatakan manusiawi, 

hal ini membuat orangtua pesertadidik sudah menganggap hal demikian 

sebagai hal yang lumrah ada pada pesertadidik. 

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, ternyata masih ada beberapa 

peserta didik yang kesulitan dalam hal kecerdasan interpersonalnya 

meskipun pendidik di sekolah itu sudah memaksimalkan pembelajaran. Untuk 

itu peneliti memilih judul penerapan teori koognitif dalam mengembangkan 

kecerdasan interpersonal di SMPN 2 Segeri Kabupaten Pangkep, karena 

kecerdasan interpersonal itu berasal dari teori koognitif. Kognisi seseorang 

dapat memengaruhi sikap seseorang dalam bertindak dan mengambil 

keputusan tentang perilaku apa yang harus dia lakukan.  

Selanjutnya penulis memilih judul ini untuk diteliti agar mengetahui 

kecerdasan interpersonal peserta didik menggunakan teori kognitif. 

B. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus 

Penelitian ini berjudul “Penerapan Teori Koognitif dalam 

Mengembangkan Kecerdasan Interpersonal di SMPN 2 Segeri Kabupaten 

Pangkep”. Agar penelitian ini dapat terarah kepada makna yang diinginkan 

serta demi menghindari terjadinya kesalahpahaman dalam memahami judul 
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penelitian ini, maka penting mengemukakan fokus penelitian. Penelitian ini 

difokuskan pada penerapan teori kognitif dalam mengembangkan kecerdasan 

interpersonal peserta didik sehingga terbentuk perilaku yang baik di sekolah 

maupun di masyarakat. Adapun deskripsi fokus penelitian ini sebagai berikut: 

1. Teori kognif 

Teori kognitif yang dimaksudkan dalam penelitian ini adalah Teori 

belajar kognitif yang lebih menitikberatkan pada proses belajar 

daripada hasil belajar itu sendiri yang ditempuh. di SMPN 2 Segeri 

Kabupaten Pangkep. 

2. Kecerdasan Interpersonal 

Kemampuan menjalin relasi sosial dengan orang lain biasa disebut 

dengan istilah kecerdasan interpersonal. Kecerdasan interpersonal 

adalah kemampuan anak dalam menjalin komunikasi secara efektif, 

mampu berempati secara baik, dan kemampuan mengembangkan 

hubungan yang harmonis dengan orang lain. 

C. Rumusan Masalah 

1. Bagaimana penerapan teori koognitif peserta didik di SMPN 2 Segeri 

Kabupaten Pangkep? 

2. Bagaimana pembelajaran kecerdasan interpersonal peserta didik di 

SMPN 2 Segeri Kabupaten Pangkep? 

3. Bagaimana kecerdasan interpersonal melalui penerapan teori kognitif 

peserta didik di SMPN 2 Segeri Kabupaten Pangkep? 

4. Bagaimana faktor pendukung dan penghambat penerapan teori 

koognitif dalam mengembangkan kecerdasan interpersonal di SMPN 2 

Segeri Kabupaten Pangkep? 
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D. Kajian Pustaka 

Setelah melakukan tinjauan pustaka peneliti menemukan penulisan 

terkait dengan penelitian ini, yaitu sebagai berikut: 

1. Dian Andesta Bujuri dari Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan dengan 

judul “Analisis Perkembangan Kognitif Anak Usia Dasar dan 

Implikasinya dalam Kegiatan Belajar Mengajar” menunjukkan bahwa 

Perkembangan kognitif anak usia dasar merupakan salah satu aspek 

penting yang mesti dipahami dalam proses pendidikan khususnya 

kegiatan belajar mengajar (KBM). Kemampuan kognitif anak usia dasar 

berbeda-beda disetiap tingkatan usianya. Sebagaimana menurut teori 

kognitif Piaget, pada anak usia dasar, perkembangan kognitif anak 

terbagi menjadi dua fase yaitu pertama fase operasional konkret (usia 

7-11 tahun) adalah fase dimana anak sudah bisa berfi kir logis, rasional, 

ilmiah dan objektif terhadap sesuatu yang bersifat konkret atau nyata. 

Kedua fase operasional formal (11-12 tahun keatas) yaitu fase dimana 

anak sudah dapat memikirkan sesuatu yang akan atau mungkin terjadi 

(hipotesis) dan sesuatu bersifat abstrak. Pada fase ini, anak dapat berfi 

kir kritis dan berfi kir tingkat tinggi. Anak sudah dapat menggunakan 

pemikiran hopotesis-deduktif dan berfikir sistematis dalam menyusun 

langkah-langkah strategis untuk menyelesaikan suatu permasalahan. 

Dalam proses KBM, anak sudah bisa diterapkan model pembelajaran 

kontruktivisme dan inkuiri yang pada prinsipnya membutuhkan 

penalaran tinggi dan menuntut siswa untuk aktif berfi kir, beride dan 

menarik makna dari hal yang empirik maupun abstrak. Pentingnya 

pemahaman terhadap setiap tingkatan kemampuan kognitif anak 

tersebut menjadi pedoman prioritas dalam proses penyelenggaraan 
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pendidikan. Mengingat, KBM akan efektif dan anak akan mendapatkan 

pengetahuan secara maksimal apabila materi, strategi, model dan 

metode pembelajaran yang digunakan sesuai dengan kemampuan 

kognitif anak, mulai dari tahap pemikiran yang konkret hingga pada 

tahap pemikiran yang formal.21 

2. Rifqiyyatush Sholihah Al-Mahiroh dari Universitas Islam Negeri Sunan 

Kalijaga Yogyakarta dengan judul “Kontribusi Teori Kognitif Robert M. 

Gagne dalam Pembelajaran Pendidikan Agama Islam” menunjukkan 

bahwa Berkaitan dengan hasil penelitian di atas, pembelajaran yang 

terjadi di SMA Sains Al-Qur’an sudah mengimplementasikan Teori 

Robert M. Gagne yang dikenal dengan teori nine instructional events 

atau sembilan langkah pembelajaran. Tahapan pertama adalah 

mengarahkan perhatian siswa, karena bentuk respons siswa di awal 

akan menentukan pembelajaran hingga akhir, kemudian 

menyampaikan tujuan pembelajaran sebagai upaya agar siswa 

memahami tujuan pembelajaran yang akan dicapai serta mengetahui 

kompetensi yang harus dikuasai selama pembelajaran.langkah 

berikutnya adalah memberikan stimulus yang membuat siswa bisa 

terlibat langsung. Kemudian siswa diberi bimbingan belajar dengan 

menggunakan metode yang menarik. Setelah dilakukan proses 

pembelajaran siswa diminta untuk menunjukan hasil dari unjuk kerja 

berdasar tugas yang diberikan guru di depan umum dengan melalui 

presentasi lalu memberikan penilaian. Tahap akhir pembelajaran, guru 

                                                             

21Dian Andesta Bujuri, Analisis Perkembangan Kognitif Anak Usia Dasar dan 
Implikasinya dalam Kegiatan Belajar Mengajar, Journal homepage: 
www.ejournal.almaata.ac.id/literasi. 
httpsejournal.almaata.ac.idindex.phpLITERASIarticleview720993 (diakses tanggal 24-8-
2022). 

http://www.ejournal.almaata.ac.id/literasi
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memberikan retensi atau materi yang telah diajarkan. Tahap-tahap 

belajar Robert M. Gagne memiliki kontribusi terhadap sistem 

pengajaran, khususnya dalam pembelajaran PAI di SMA Sains Al-Qur’an 

yang terbantu dalam menentukan pola dan langkah-langkah 

pembelajarannya.22 

3. Hasan Basri dengan judul “Kemampuan Koognitif dalam Meningkatkan 

Efektifitas Pembelajaran Ilmu Sosial bagi Siswa Sekolah Dasar” 

menunjukkan bahwa koognitif seseorang dari lahir hingga dewasa 

dapat menjadi acuan dalam meningkatkan efektifitas pembelajaran 

Ilmu Sosial dengan strategi yang tepat pada setiap fase perkembangan 

melalui Tindakan dan instruksi yang tepat dari seorang guru. Implikasi 

teori koognitif anak dalam praktek bimbingan dan konseling  yaitu 

aktifitas dalam proses belajar mengajar hendaknya ditekankan pada  

pengembangan struktur koognitif melalui pemberian kesempatan pada 

anak untuk memperoleh pengalaman langsung dalam berbagai 

aktifitas pembelajaran.23 

4. Sitti Aisyah Mu’min, dengan judul “Teori Perkembangan Kognitif Jean 

Piaget” Dosen Jurusan Tarbiyah STAIN Sultan Qaimuddin Kendari, 

menunjukkan bahwa pandangan teori perkembangan kognitif 

mempunyai pengaruh besar untuk memahami bagaimana anak 

memperoleh dan menggunakan pengetahuan. Karya Piaget telah 

memperluas pemahaman kita tentang bagaimana kognisi berkembang, 

                                                             

22Rifqiyyatush Sholihah Al-Mahiroh, Kontribusi Teori Kognitif Robert M. Gagne dalam 
Pembelajaran Pendidikan Agama Islam, Qalamuna - Jurnal Pendidikan, Sosial, dan Agama | Vol. 
12 No. 2 (2020). h. 125. 

23Hasan Basri, Kemampuan Koognitif dalam Meningkatkan Efektifitas Pembelajaran 
Ilmu Sosial bagi Siswa Sekolah Dasar” Jurnal Penelitian Pendidikan, e-ISSN 2541-4135, hal.7-
8. httpsejournal.upi.eduindex.phpJERarticleview110546741 (diakses 24 Agustus 2022). 
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hal ini menunjukkan bahwa anak-anak memiliki tahap pemahaman 

yang berbeda pada usia yang berbeda pula. Pengetahuan anak 

terbentuk secara berangsur sejalan dengan pengalaman yang 

berkesinambungan dan bertambah luasnya pemahaman tentang 

informasi-informasi yang ditemui. Anak memiliki urutan dalam tahap 

perkembangan kognitifnya, dan pada setiap tahap, baik kuantitas 

informasi maupun kualitas kemampuannya menunjukkan 

peningkatan.24 

5. Yossita Wisman Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas 

Palangka Raya, dengan judul “Teori Belajar Kognitif Dan Implementasi 

Dalam Proses Pembelajaran” menunjukkan bahwa teori belajar 

kognitif adalah teori belajar yang lebih mengutamakan proses 

pembelajarannya dibandingkan dengan hasil yang dicapai. Teori 

belajar kognitif adalah teori belajar yang paling banyak digunakan di 

Indonesia. Teori ini merupakan kritik dari teori-teori yang telah ada 

sebelumnya seperti teori behavioristik, para tokoh kognitivisme 

kurang setuju bahwa belajar hanya proses antara stimulus dan respons 

yang tersusun secara mekanistik. Yang terpenting di dalam teori 

kognitif adalah insight atau pemahaman terhadap situasi yang ada di 

lingkungan sehingga individu mampu memcahkan permasalahan yang 

dihadapinya dan juga bagaimana individu berpikir (thinking).25 

                                                             

24Sitti Aisyah Mu’min, Teori Perkembangan Kognitif Jean Piaget Jurnal Al-Ta’dib Vol. 6 
No. 1 Januari-Juni 2013, h. 99. (diakses tanggal 24-8-2022). 

25Yossita Wisman, Teori Belajar Kognitif Dan Implementasi Dalam Proses 
Pembelajaran Jurnal Ilmiah Kanderang Tingang ISSN 2087-166X (printed) Vol.11 No.1 
Januari-Juni 2020. h.213.  
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6. Berlin Sibarani dengan judul Penerapan Proses Kognitif dan Terapi 

Cognitive Blocking dalam Peningkatan Kualitas Pembelajaran Menulis, 

menunjukkan bahwa keberhasilan pembelajaran ditentukan oleh 

banyak faktor dan salah satu diantaranya adalah perilaku 

pembelajaran dalam interaksi kelas. Perilaku tersebut ditentukan oleh 

ketepatan asumsi terhadap hakekat substansi yang diajarkan. 

Kebenaran ini juga berlaku untuk pembelajaran menulis. Asumsi 

terhadap hakekat menulis harus selalu diperbaharui sesuai dengan 

perkembangan hasil penelitian. Hasil penelitian terkini mengatakan 

bahwa menulis adalah proses kognitif yang di dalamnya proses berfikir 

sangat menentukan tetapi proses berfikir tersebut bisa mengalami 

kebuntuan (Cognitive Blocking).26 

7. Sulastri dengan judul penelitian Penerapan Teori Kognitif Sosial Dalam 

Pembelajaran di SD/Mi (Analisis Pemikiran Albert Bandura) 

menunjukkan bahwa pendekatan kognitif sosial ini menekankan pada 

persepsi dan kognisi siswa dalam pelajaran penjas dan pengaruh dari 

faktor-faktor situasional serta kontekstual yang menyertainya. Riset 

kognitif sosial mengenai pembelajaran dan motivasi menunjukkan 

dengan jelas bahwa pemikiran atau kognisi siswa pada gilirannya akan 

mempengaruhi perasaan, perilaku motivasional, dan penguasaan 

ketrampilan dalam penjas dari siswa.27 

8. Rochanda Wiradintana dengan judul, Revolusi Kognitif Melalui 

Penerapan Pembelajaran Teori Bruner dalam Menyempurnakan 

                                                             

26B Sibarani, Penerapan Proses Kognitif dan Terapi Cognitive Blocking dalam 
Peningkatan Kualitas Pembelajaran Menulis no. 2 Juli (2007): h. 142. 

27Sulastri, Penerapan Teori Kognitif Sosial Dalam Pembelajaran di SD/MI (Analisis 
Pemikiran Albert Bandura) AL-ASHR 1, no.1 (Maret 2016): h. 139. 
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Pendekatan Perilaku (Behavioural Approach), menunjukkan bahwa 

perkembangan teori belajar mengalami banyak perubahan dalam 

perjalanannya, salah satu teori yang berkembang pada saat ini adalah 

teori behaviouristik yang secara jelas menekankan bahwa perilaku 

yang muncul dari peserta didik merupakan hasil belajar. Namun pada 

praktiknya perilaku yang muncul dari hasil belajar, tidak dengan 

sendirinya akan terbentuk dan terlihat tanpa adanya proses belajar 

yang baik. Atas dasar hal inilah ternyata pengembangan pembelajaran 

berorientasi proses sangat penting seperti yang dilakukan oleh Bruner. 

Dengan melihat implementasi yang telah dilakukan tersebut maka teori 

belajar bruner dapat menyempurnakan hasil belajar yang akan 

berdampak pada perilaku peserta didik. 28 

9. Leny Marinda dengan judul Teori Perkembangan Kognitif Jean Piaget 

dan Problematikanya Pada Anak Usia Sekolah Dasar, menunjukkan 

bahwa tahapan anak dari 0-7 tahun akan selalu mengalami perubahan-

perubahan lingkungan dan dalam rentan waktu tertentu anak dapat 

mengenali dengan baik lingkungan dengan atas dasar bimbingan dari 

seorang guru hingga ia bisa memiliki perkembangan yang baik.  29 

10. Muhammad Alpin Hascan dan Suyadi dengan judul Penerapan Teori 

Belajar Kognitif Pada Mata Pelajaran PAI Tingkat SMP di SIT Bina Insan 

Batang Kuis, menunjukkan bahwa Penelitian ini menggunakan 

pendekatan kualitatif deskriptif yang dikaji melalui studi pustaka yaitu 

analisis buku dan penelitian-penelitian ilmiah. Hasil penelitian ini 

                                                             

28Rochanda Wiradintana, Revolusi Kognitif Melalui Penerapan Pembelajaran Teori 
Bruner dalam Menyempurnakan Pendekatan Perilaku (Behavioural Approach), Oikos 2, no. 1 
(2018): h. 50. 

29Leny Marinda, Teori Perkembangan Kognitif Jean Piaget dan Problematikanya Pada 
Anak Usia Sekolah Dasar An-Nisa’ 13, no. 1, (2020): h. 150. 
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menunjukkan bahwa teori belajar kognitif efektif untuk diterapkan di 

sekolah SDIT Bina Insan tingkat SMP pada mata pelajaran PAI. 

Efektivitas tersebut harus didukung kreativitas pendidik dengan 

menggunakan serta mengkolaborasikan strategi, metode dan media 

pembelajaran agar teori belajar kognitif dapat diaplikasikan sesuai 

dengan harapan namun tetap juga memperhatikan hal-hal yang 

menjadi kelemahan teori kognitif agar bisa ditangani dengan baik 

sehingga pembelajaran dapat berjalan dengan sempurna.30 

11. Rovi Pahliwandari dengan judul, Penerapan Teori Pembelajaran 

Kognitif dalam Pembelajaran Pendidikan Jasmani dan Kesehatan, 

menunjukkan bahwa Perbedaan dalam perkembangan kesiapan 

peserta didik di sekolah disebabkan oleh perbedaan dalam 

kemampuan intelektual dan keterampilan motorik yang telah 

dipelajari sebelumnya. Pengaplikasian teori kognitif dalam belajar 

bergantung pada akomodasi. Kepada siswa harus diberikan suatu area 

yang belum diketahui agar ia dapat belajar, karena ia tidak dapat 

belajar dari apa yang telah diketahui saja.31 

12. Nurramaya Zuleka Putri dengan judul Hubungan Antara Kecerdasan 

Interpersonal Dengan Hasil Belajar Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) 

Kelas III SD Negeri 106 Kota Bengkulu, menunjukkan bahwa 

Berdasarkan analisis data dan pembahasan hasil penelitian yang 

penulis lakukan dapat disimpulkan bahwa ada hubungan yang positif 

                                                             

30Muhammad Alpin Hascan dan Suyadi, Penerapan Teori Belajar Kognitif Pada Mata 
Pelajaran PAI Tingkat SMP di SIT Bina Insan Batang Kuis, Edumaspul 5, no. 2 (2021). h. 144. 

31Rovi Pahliwandari Penerapan Teori Pembelajaran Kognitif dalam Pembelajaran 
Pendidikan Jasmani dan Kesehatan jurnal Pendidikan Olahraga 5, no. 2 (2016). h. 164. 
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dan signifikan antara kecerdasan interpersonal dengan hasil belajar 

ilmu pengetahuan sosial kelas (IPS) III SD Negeri 106 Kota Bengkulu.32 

Dari beberapa penelitian di atas, walaupun penelitian-penelitian 

tersebut memiliki kesamaan dengan penelitian ini, tetapi berbeda dengan 

penelitian ini, karena dalam penelitian ini, selain meneliti tentang teori 

kognitif dalam pembelajaran PAI, juga difokuskan kepada perkembangan 

kecerdasan interpersonal. 

E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan dalam penelitian ini adalah: 

a. Untuk mendeskripsikan penerapan teori koognitif peserta didik di SMPN 2 

Segeri Kabupaten Pangkep 

b. Untuk mendeskripsikan pengembangan kecerdasan interpersonal peserta 

didik di SMPN 2 Segeri Kabupaten Pangkep 

c. Untuk mendeskripsikan hasil kecerdasan interpersonal melalui penerapan 

teori kognitif peserta didik di SMPN 2 Segeri Kabupateen Pangkep  

d. Untuk mendeskripsikan faktor pendukung dan penghambat penerapan 

teori koognitif dalam mengembangkan kecerdasan interpersonal di SMPN 

2 Segeri Kabupaten Pangkep 

2. Kegunaan Penelitian 

Adapun kegunaan dalam penelitian ini adalah : 

a. Kegunaan Ilmiah 

                                                             

32Nurramaya Zuleka Putri Hubungan Antara Kecerdasan Interpersonal Dengan Hasil 
Belajar Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) Kelas III SD Negeri 106 Kota Bengkulu, Skripsi (Bengkulu: 
Fak. Tarbiyah dan Tadris Bengkulu, 2020), h. 66. 
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Dengan dilakukannya penelitian ini diharapkan mampu memberikan 

kontribusi bagi ilmu pengetahuan terutama dalam bidang pendidikan dan 

dapat memberikan sumbangan bagi peningkatan kualitas pendidikan serta 

sumber daya manusia. 

b. Kegunaan Praktis 

1) Bagi peneliti 

Peneliti dapat menambah wawasan keilmuan sebagai hasil dari 

pengamatan langsung serta memahami penerapan disiplin ilmu yang 

diperoleh selama menempuh pendidikan di Pascasarjana (S2) UIN Alauddin 

Makassar. 

2) Bagi pendidik/guru 

Hasil penelitian ini sebagai bahan masukan dalam meningkatkan 

kualitas pembelajaran melalui penerapan teori koognitivistik dalam 

mengembangkan kecerdasan interpersonal peserta didik. 

3) Bagi peneliti selanjutnya 

Hasil penelitian ini sebagai bahan masukan, acuan, perbandingan, serta 

dapat dijadikan referensi bagi mahasiswa yang ingin melakukan penelitian 

yang relevan.
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BAB II 

TINJAUAN TEORETIS 

A. Konsep Teori Kognitif 

1.  Teori Kognitif 

Teori kognitif berasal dari kata “cognition” yang kemudian diserap 

dalam bahasa Indonesia dari kata “kognisi”, yang berarti “mengetahui. Secara 

garis besar kognisi adalah susunan dan penerapan pengetahuan. Teori belajar 

kognitif lebih menitikberatkan pada proses belajar daripada hasil belajar itu 

sendiri. Menurut Baharudin, teori ini lebih menitikberatkan pada peristiwa 

internal. Belajar tidak hanya melibatkan hubungan antara stimulus dan respon 

dalam teori behaviorisme, tetapi juga belajar dalam teori kognitif melibatkan 

proses berpikir yang sangat kompleks.1 

Menurut pendekatan Brunner terhadap belajar didasarkan pada dua 

asumsi, pertama ialah bahwa perolehan pengetahuan merupakan suatu 

proses interaksi, kedua bahwa orang mengkonstruksi pengetahuannya 

dengan menghubungkan informasi yang masuk dengan informasi yang 

disimpan yang diperoleh sebelumnya.2 Hal ini sesuai menurut aliran kognitif, 

belajar adalah sebuah proses mental yang aktif untuk mencapai, mengingat, 

dan menggunakan pengetahuan. Menurut teori ini, ilmu pengetahuan 

dibangun dalam diri seorang anak melalui proses interaksi yang 

berkesinambungan dengan lingkungan. Teori ini berpandangan bahwa belajar 

merupakan suatu proses internal yang mencakup ingatan, pengolahan 

                                                             
1Puspa Nugroho, Pandangan Kognitivisme dan Aplikasinya dalam Pembelajaran 

Pendidikan  Agama Islam, Jurnal Thufula 3, no. 2 (Juli 2015): h. 290. 
2Usman dan Bahraeni, Model Pembelajaran Kooperatif Berorientasi Islami Teori dan 

Praktek (Gowa: Alauddin University Press, 2021), h. 148. 
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informasi, emosi, dan aspek-aspek kejiwaan lainnya. Belajar merupakan 

aktifitas yang melibatkan proses berfikir yang sangat kompleks. Proses belajar 

terjadi antara lain mencakup pengaturan stimulus yang diterima dan 

menyesuaikannya dengan struktur kognitif yang sudah dimiliki dan sudah 

terbentuk dalam diri seseorang berdasarkan pemahaman dan pengalaman-

pengalaman sebelumnya.3 Konsep struktur kognitif selaras dengan ide 

Brunner bahwa ide-ide kunci yang mendukung setiap struktur itulah yang 

seharusnya diajarkan kepada siswa dan bukan berbagai fakta atau keping-

keping informasi yang terpisah-pisah.4 

Teori belajar kognitif lebih menekankan pada belajar merupakan suatu 

proses yang terjadi dalam akal pikiran manusia. Pada dasarnya belajar adalah 

suatu proses usaha yang melibatkan aktivitas mental yang terjadi dalam diri 

manusia sebagai akibat dari proses interaksi aktif dengan lingkungannya 

untuk memperoleh suatu perubahan dalam bentuk pengetahuan, pemahaman, 

tingkah laku, keterampilan dan nilai sikap yang bersifat relatif dan berbekas.5 

Kognitif mengalihkan perhatiannya pada “Otak”. Para ahli berpendapat 

bagaimana manusia memproses dan menyimpan informasi sangat penting 

dalam proses belajar. Peristiwa belajar yang dialami manusia bukan semata 

masalah respon terhadap stimulus (rangsangan), melainkan adanya 

pengukuran dan pengaturan diri yang dikontrol oleh otak. Adapun pengertian 

dari sistem pembelajaran kognitif adalah pemrosesan informasi pada otak, 

                                                             

3Nurhadi, Teori Kognitivisme serta Aplikasinya dalam Pembelajaran, Jurnal Edukasi 
dan Sains 2, no. 1  (Juni 2020): h. 81. 

4Usman dan Bahraeni, Model Pembelajaran Kooperatif Berorientasi Islami Teori dan 
Praktek, h. 142. 

5Given. K. Barbara, Merancang kegiatan belajar mengajar yang melibatkan Otak, 
Emosional, Sosial, Kognitif, Kinestetik, dan Reflektif  (Bandung: Kaifa, 2014), h. 188. 
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menyerap input dari dunia luar dan semua sistem lainnya, 

menginterpretasikan input tersebut serta memandu pemecahan 

masalah/problem solving dan pengambilan keputusan.6 

Sehingga dalam aliran kognitif ini terdapat ciri-ciri pokok. Adapun ciri 

ciri dari aliran kognitif yang dapat dilihat adalah sebagai berikut: 

a. Mementingkan apa yang ada dalam diri manusia; 

b. Mementingkan keseluruhan dari pada bagian-bagian; 

c. Mementingkan peranan kognitif; 

d. Mementingkan kondisi waktu sekarang; 

e. Mementingkan pembentukan struktur kognitif.7 

Kognitivisme tidak seluruhnya menolak gagasan behaviorisme, namun 

lebih cenderung perluasannya, khususnya pada gagasan eksistensi keadaan 

mental yang bisa mempengaruhi proses belajar. Pakar psikologi kognitif 

modern berpendapat bahwa belajar melibatkan proses mental yang kompleks, 

termasuk memori, perhatian, bahasa, pembentukan konsep, dan pemecahan 

masalah (problem solving). Mereka meneliti bagaimana manusia memproses 

informasi dan membentuk representasi mental dari orang lain, objek, dan 

kejadian. 

  

                                                             

6Baharuddin, Pendidikan dan Psikologi Perkembangan (Yogyakarta: Ar Ruzz Media, 
2010), h. 167. 

7Puspa Nugroho, Pandangan Kognitivisme dan Aplikasinya dalam Pembelajaran 
Pendidikan Agama Islam, h. 291. 
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2. Tokoh-tokoh Teori Pembelajaran Kognitif 

Tokoh dari teori tersebut antara lain Jean Peaget, Bruner, dan Ausebel, 

Robert M. Gagne. Pembahasanya sebagai berikut:8 

a. Teori Perkembangan Kognitif, dikembangkan oleh Jean Piaget. 

Piaget adalah seorang psikolog “developmental” karena penelitiannya 

mengenai tahap-tahap perkembangan pribadi serta perubahan umur yang 

memengaruhi kemampuan belajar individu.9 

Pakar kognitivisme yang besar pengaruhnya ialah Jean Piaget, yang 

pernah mengemukakan pendapatnya tentang perkembangan kognitif anak 

yang terdiri atas beberapa tahap. Dalam hal pemerolehan bahasa ibu, Piaget 

mengatakan bahwa: 

1) Anak itu di samping meniru-niru juga aktif dan kreatif dalam 

menguasai bahasa ibunya 

2) Kemampuan untuk menguasai bahasa itu didasari oleh adanya kognisi 

3) Kognisi itu memiliki struktur dan fungsi. Fungsi itu bersifat genetif, 

dibawa sejak lahir, sedangkan struktur kognisi bisa berubah sesuai 

dengan kemampuan dan upaya individu. 

Menurut Piaget, bahwa belajar akan lebih berhasil apabila disesuaikan 

dengan tahap perkembangan kognitif peserta didik. Peserta didik hendaknya 

diberi kesempatan untuk melakukan eksperimen dengan obyek fisik, yang 

ditunjang oleh interaksi dengan teman sebaya dan dibantu oleh pertanyaan   

tilikan   dari guru. Guru hendaknya banyak memberikan rangsangan kepada 

                                                             

8Nurhadi, Teori Koognitime serta Aplikasinya, EDISI, 2020 - ejournal.stitpn.ac.id.h.83. 
(Diakses 6 juli 2022) 

9M Dalyono, Psikologi Pendidikan, Jakarta; PT Rineka Cipta, Cet. I 1997, h. 37. 
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peserta didik agar mau berinteraksi dengan lingkungan secara aktif, mencari 

dan menemukan berbagai hal dari lingkungan. 

Vygotsky mengemukakan bahwa pengetahuan dikonstruksi oleh anak 

melalui interaksi sosial dalam Zone of Proximal Development atau ZDP. ZDP 

adalah adalah jarak diantara tingkat perkembangan aktual yang ditandai 

dengan kemampuan anak menyelesaikan masalah tanpa bantuan orang lain 

dan tingkat perkembangan potensial yang ditandai dengan kemampuan anak 

menyelesaikan masalah dengan bantuan guru dan lingkungan pembelajaran 

secara kolaborasi mendukung belajar melalui interaksi sosial, dan ini akan 

meningkatkan belajar bagaimana menganalisis problem dari sudut pandang 

yang berbeda dan menghasilkan banyak solusi atau bekerja sama dengan 

teman sebaya yang lebih mampu.10 

Implikasi teori perkembangan kognitif Piaget dalam pembelajaran 

adalah: Bahasa dan cara berfikir anak berbeda dengan orang dewasa. Oleh 

karena itu guru mengajar dengan menggunakan bahasa yang sesuai dengan 

cara berpikir anak. Anak-anak akan belajar lebih baik apabila dapat 

menghadapi lingkungan dengan baik. 

Guru harus membantu anak agar dapat berinteraksi dengan lingkungan 

dengan sebaik-baiknya. Bahan yang harus dipelajari anak hendaknya 

dirasakan baru tetapi tidak asing. Berikan peluang agar anak belajar sesuai 

tahap perkembangannya. Di dalam kelas, anak-anak hendaknya diberi peluang 

untuk saling berbicara dan diskusi dengan teman-temannya. 

Menurut Piaget konflik muncul ketika peserta didik mulai merumuskan 

kembali pemahamannya terhadap suatu masalah yang bertentangan dengan 

                                                             

10Usman dan Bahraeni Model Pembelajaran Kooperatif Berorientasi Islami Teori dan 
Praktek, h. 62-63. 
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orang lain yang sedang berinteraksi dengannya. Saat pertentangan ini terjadi, 

peserta didik akan merefleksikan pemahamannya sendiri, mencari informasi 

tambahan untuk mengklarifikasi pertentangan tersebut, dan berusaha 

mendamaikan pemahaman dan perspektifnya yang baru untuk kembali 

menyelesaikan inkonsistensi-inkonsistensi yang ada.11 

Menurut Piaget, perkembangan kognitif merupakan suatu proses 

genetik, artinya proses yang didasarkan atas mekenisme biologis dari 

perkembangan sistem syaraf. Semakin bertambah umur seseorang, makin 

komplek susunan sel syarafnya dan makin meningkat pula kemampuannya. 

Sehingga ketika dewasa seseorang akan mengalami adaptasi biologis dengan 

lingkungannya yang menyebabkan adanya perubahan-perubahan kualitatif 

didalam struktur kognitifnya. Piaget membagi proses belajar kedalam tiga 

tahapan yaitu:12 

1) Asimilasi. Proses pengintegrasian informasi baru ke struktur kognitif 

yang sudah ada. Contoh: seorang siswa yang mengetahui prinsip- 

prinsip penjumlahan, jika gurunya memperkenalkan prinsip perkalian, 

maka terjadilah proses pengintegrasian antara prinsip penjumlahan 

(yang sudah ada dipahami oleh anak) dengan prinsip perkalian 

(informasi baru yang akan dipahami anak). 

2) Akomodasi. Proses penyesuaian antara struktur kognitif ke dalam 

situasi yang baru. Penerapan proses perkalian dalam situasi yang lebih 

spesifik. Contohnya: siswa ditelah mengetahui prinsip perkalian dan 

gurunya memberikan sebuah soal perkalian. 

                                                             

11Usman dan Bahraeni Model Pembelajaran Kooperatif Berorientasi Islami Teori dan 
Praktek, h.14. 

12Sitti Aisyah Mu’min, “Teori Perkembangan Kognitif Jean Piaget”, vol.6 no. 1 (24 
Agustus 2022), h. 90.  
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3) Equilibrasi. Proses penyesuaian yang berkesinambungan antara 

asimilasi dan akomodasi. Hal ini sebagai penyeimbang agar siswa dapat 

terus berkembang dan menambah ilmunya. Tetapi sekaligus menjaga 

stabilitas mental dalam dirinya, maka diperlukan proses penyeimbang. 

Tanpa proses ini perkembangan kognitif seseorang akan mengalami 

hambatan dan berjalan tidak teratur, sedangkan dengan kemampuan 

equilibrasi yang baik akan mampu menata berbagai informasi yang 

diterima dengan urutan yang baik, jernih, dan logis. 

Piaget berpendapat bahwa belajar merupakan proses penyesuaian, 

pengembangan dan pengintegrasian pengetahuan baru ke dalam struktur 

kognitif yang telah dimiliki seseorang sebelumnya. Sehingga hasil 

belajar/struktur kognitif yang baru tersebut akan menjadi dasar untuk 

kegiatan belajar berikutnya. Proses belajar harus disesuaikan dengan tahap 

perkembangan kognitif yang dilalui oleh siswa yang terbagi kedalam empat 

tahap, yaitu:13 

1) Tahap sensorimotor (anak usia lahir-2 tahun) 

2) Tahap praoperational (anak usia 2-8 tahun)  

3) Tahap operational konkret (anak usia 7/8-12/14 tahun) 

4) Tahap operational formal (anak usia 14 tahun lebih)  

Secara umum semakin tinggi tingkat kognitif seseorang maka semakin 

teratur dan juga semakin abstrak cara berfikirnya. Karena itu guru seharusnya 

memahami tahap-tahap perkembangan kognitif pesertadidiknya, serta 

memberikan isi, metode, media pembelajaran yang sesuai dengan tahap-tahap 

tersebut. 

                                                             

13Hasan basri, Kemampuan Koognitif dalam Meningkatkan Efektivitas Pembelajaran 
Ilmu Sosial Bagi Siswa Sekolah Dasar 
httpsejournal.upi.eduindex.phpJERarticleview110546741 (24 Agustus 2022). 
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Piaget juga mengemukakan bahwa proses belajar harus disesuaikan 

dengan tahap perkembangan kognitif yang dilalui pesertadidik. Proses belajar 

yang dialami seorang anak berbeda pada tahap-tahap lainnya. Oleh karena itu 

guru seharusnya memahami tahap-tahap perkembangan kognitif peserta 

didiknya serta memberikan isi, metode, media pembelajaran yang sesuai 

dengan tahapannya. 

b. Teori Perkembangan Kognitif, dikembangkan oleh Jarome Bruner. 

Berbeda dengan Piaget, Bruner melihat perkembangan kognitif 

manusia berkaitan dengan kebudayaan. Bagi Bruner, perkembangan kognitif 

seseorang sangat dipengaruhi oleh lingkungan kebudayaan, terutama bahasa 

yang biasanya digunakan. Sehingga, perkembangan bahasa memberi 

pengaruh besar dalam perkembangan kognitif. 

Menurut Bruner untuk mengajarkan sesuatu tidak usah menunggu 

sampai anak mancapai tahap perkembangan tertentu. Yang penting bahan 

pelajaran harus ditata dengan baik maka dapat diberikan padanya. Dengan 

kata lain, perkembangan kognitif seseorang dapat ditingkatkan dengan jalan 

mengatur bahan yang akan dipelajari dan menyajikannya sesuai dengan 

tingkat perkembangannya. 

Penerapan teori Bruner yang terkenal dalam dunia pendidikan adalah 

kurikulum spiral dimana materi pelajaran yang sama dapat diberikan mulai 

dari Sekolah Dasar sampai Perguruan Tinggi, tetapi disesuaikan dengan 

tingkat perkembangan kognitif mereka, artinya menuntut adanya 

pengulangan-pengulangan. Cara belajar yang terbaik menurut Bruner ini 

adalah dengan memahami konsep, arti dan hubungan melalui proses intuitif 

kemudian dapat dihasilkan suatu kesimpulan (Free Discovery Learning). 

Dengan kata lain, belajar dengan menemukan. 
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Implikasi Teori Bruner dalam Proses Pembelajaran adalah 

menghadapkan anak pada suatu situasi yang membingungkan atau suatu 

masalah; anak akan berusaha membandingkan realita di luar dirinya dengan 

model mental yang telah dimilikinya; dan dengan pengalamannya anak akan 

mencoba menyesuaikan atau mengorganisasikan kembali struktur-struktur 

idenya dalam rangka untuk mencapai keseimbangan di dalam benaknya. Dari 

implikasi ini dapat diketahui bahwa asumsi dasar dari teori ini adalah bahwa 

setiap orang telah memiliki pengetahuan dan pengalaman didalam dirinya 

yang tertata dalam bentuk struktur kognitif, yang kemudian mengalami tahap 

belajar sebagai perubahan persepsi dan pemahaman dari apa yang aia 

temukan. 

Teori ini menjelaskan bahwa proses belajar akan berjalan dengan baik 

dan kreatif jika guru memberi kesempatan kepada siswa untuk menemukan 

suatu aturan (termasuk konsep, teori, definisi, dan sebagainya) melalui 

contoh-contoh yang menggambarkan (mewakili) aturan yang menjadi 

sumber. Dari pendekatan ini “belajar ekspositori” (belajar dengan cara 

menjelaskan). Siswa diberikan suatu informasi umum dan diminta untuk 

mencari contoh-contoh khusus dan konkrit. Menurut bruner ada 3 tahap 

dalam perkembangan kognitif, yaitu:14 

1) Enaktif: usaha/kegiatan untuk mengenali dan memahami lingkungan 

dengan observasi, pengalaman terhadap suatu realita. 

2) Ikonik: siswa melihat dunia dengan melalui gambar-gambar dan 

visualaisasi verbal. 

                                                             

14Nurhadi, Teori Kognitivisme Serta Aplikasinya dalam Pembelajaran, vol 2, no. 1 (Juni 
2020), h. 92. https://ejournal.stitpn.ac.id/index.php/edisi (diakses 7 Juni 2022) 

https://ejournal.stitpn.ac.id/index.php/edisi
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3) Simbolik: siswa mempunyai gagasan abstrak yang banyak dipengaruhi 

oleh bahasa dan logika dan penggunaan simbol. 

Keuntungan belajar menemukan (Free Discovery Learning):15 

1) Menimbulkan rasa ingin tahu siswa sehingga dapat memotivasi siswa 

untuk menemukan jawabannya; 

2) Menimbulkan keterampilan memecahkan masalahnya secara mandiri 

dan mengharuskan siswa untuk menganalisis dan memanipulasi 

informasi. 

c. Teori Perkembangan Kognitif, dikembangkan oleh Ausebel 

Proses belajar terjadi jika siswa mampu mengasimilasikan 

pengetahuan yang dimilikinya dengan pengetahuan baru (belajar menjadi 

bermakna/meaning full learning). Proses belajar terjadi melalui tahap-tahap 

sebagai berikut:16 

1) Memperhatikan stimulus yang diberikan. 

2) Memahami makna stimulus menyimpan dan menggunakan informasi 

yang sudah dipahami. 

3) Meaning full learning adalah suatu proses dikaitkannya. 

Menurut Ausebel siswa akan belajar dengan baik jika isi pelajarannya 

didefinisikan dan kemudian dipresentasikan dengan baik dan tepat kepada 

siswa (Advanced Organizer), dengan demikian akan mempengaruhi 

pengaturan kemampuan belajar siswa. Advanced organizer adalah konsep atau 

                                                             

15Nurhadi, Teori Kognitivisme Serta Aplikasinya dalam Pembelajaran, h. 87. 
https://ejournal.stitpn.ac.id/index.php/edisi (diakses 7 Juni 2022). 

16Nurhadi, Teori Kognitivisme Serta Aplikasinya dalam Pembelajaran, h. 87. 
https://ejournal.stitpn.ac.id/index.php/edisi (diakses 7 Juni 2022). 
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informasi umum yang mewadahi seluruh isi pelajaran yang akan dipelajari 

oleh siswa. Advanced organizer memberikan tiga manfaat yaitu: 

1) Menyediakan suatu kerangka konseptual untuk materi yang akan 

dipelajari. 

2) Berfungsi sebagai jembatan yang menghubungkan antara yang sedang 

dipelajari dan yang akan dipelajari. 

3) Dapat membantu siswa untuk memahami bahan belajar secara lebih 

mudah 

4) Untuk itu pengetahuan guru terhadap isi pembelajaran harus sangat 

baik, dengan demikian ia akan mampu menemukan informasi yang 

sangat abstrak, umum dan inklusif yang mewadahi apa yang akan 

diajarkan. Guru juga harus memiliki logika berfikir yang baik, agar 

dapat memilah-milah materi pembelajaran, merumuskannya dalam 

rumusan yang singkat, serta mengurutkan materi tersebut dalam 

struktur yang logis dan mudah dipahami. 

d. Teori Perkembangan Kognitif, dikembangkan oleh Robert M. Gagne 

Menurut Gagne belajar dipandang sebagai proses pengolahan 

informasi dalam otak manusia. Dalam pembelajaran terjadi proses 

penerimaan informasi, untuk kemudian diolah sehingga menghasilkan 

keluaran dalam bentuk hasil belajar. Pengolahan otak manusia; 1) Reseptor; 2) 

Sensory register; 3) Short-term memory; 4) Long-term memory; 5) Response 

generator.17 

Salah satu teori yang berasal dari psikolog kognitif adalah teori 

pemrosesan informasi yang dikemukakan oleh Robert M. Gagne. Menurut 

                                                             

17Nurhadi, Teori Kognitivisme Serta Aplikasinya dalam Pembelajaran, h. 87. 
https://ejournal.stitpn.ac.id/index.php/edisi (diakses 7 Juni 2022). 
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teori ini belajar dipandang sebagai proses pengolahan informasi dalam otak 

manusia. Sedangkan pengolahan otak manusia sendiri dapat dijelaskan 

sebagai berikut: 

1) Reseptor (alat indera): menerima rangsangan dari lingkungan dan 

mengubahnya menjadi rangsaangan neural, memberikan symbol 

informasi yang diterimanya dan kemudian di teruskan. 

2) Sensory register (penempungan kesan-kesan sensoris): yang terdapat 

pada syaraf pusat, fungsinya menampung kesan-kesan sensoris dan 

mengadakan seleksi sehingga terbentuk suatu kebulatan perceptual. 

Informasi yang masuk sebagian masuk ke dalam memori jangka 

pendek dan sebagian hilang dalam system.  

3) Short term memory (memori jangka pendek): menampung hasil 

pengolahan perceptual dan menyimpannya. Informasi tertentu 

disimpan untuk menentukan maknanya. Memori jangka pendek 

dikenal juga dengan informasi memori kerja, kapasitasnya sangat 

terbatas, waktu penyimpananya juga pendek. Informasi dalam. 

4) Long Term memory (memori jangka panjang): menampung hasil 

pengolahan yang ada di memori jangka pendek. Informasi yang 

disimpan dalam jangka panjang, bertahan lama, dan siap untuk dipakai 

kapan saja. 

5) Response generator (pencipta respon): menampung informasi yang 

tersimpan dalam memori jangka panjang dan mengubahnya menjadi 

reaksi jawaban. 

Tokoh-tokoh beserta teori kognitif yang telah disebutkan, merupakan 

acuan peneliti, karena teori kognitif kaitannya tentang judul peneliti pilih 

adalah keseluruhan teori kognitif untuk memokuskan kepada proses belajar.  
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3. Ranah Kognitif 

Ranah kognitif adalah segala upaya yang menyangkut aktivitas otak. 

Menurut Benjamin S.Bloom dkk, ranah kognitif ini terdiri dari 6 

jenjang/tingkat yaitu: 

a. Pengetahuan/ingatan 

 Pengetahuan atau ingatan merupakan dasar dari ranah kognitif yang 

melibatkan kemampuan untuk mengingat kembali informasi yang telah 

dipelajari sebelumnya. Pengetahuan/ingatan dalam bidang pendidikan 

meliputi kemampuan untuk mengenali fakta, terminologi, dan konsep dasar 

yang telah diajarkan. Siswa diharapkan dapat mengingat detail spesifik, 

seperti definisi, rumus, atau tanggal penting, serta mengidentifikasi informasi 

yang relevan saat dibutuhkan. Kemampuan ini adalah fondasi penting untuk 

pembelajaran yang lebih kompleks, karena tanpa pengetahuan dasar, siswa 

akan kesulitan dalam memahami materi yang lebih mendalam. 

b. Pemahaman 

 Pemahaman melangkah lebih jauh dari sekadar mengingat informasi 

yang mana mengharapkan siswa mampu memiliki kemampuan untuk 

menangkap makna dari materi yang dipelajari. Siswa yang memahami suatu 

konsep dapat menjelaskan ide tersebut dengan kata-kata mereka sendiri, 

menginterpretasikan informasi, dan merangkai hubungan antara ide-ide yang 

berbeda. Dalam bidang pendidikan, pemahaman mendorong siswa untuk 

melihat gambaran besar dan bagaimana detail-detail yang lebih kecil cocok 

satu sama lain. Pemahaman adalah tahap penting dalam proses pembelajaran 

karena membentuk dasar bagi aplikasi dan analisis yang lebih kompleks. 
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c. Penerapan/aplikasi 

 Penerapan atau aplikasi mengacu pada kemampuan siswa untuk 

menggunakan pengetahuan dan keterampilan yang telah dipelajari dalam 

situasi baru dan berbeda. Penerapan atau aplikasi mendorong siswa untuk 

mampu melakukan transfer belajar dari konteks satu ke konteks lainnya, 

seperti menerapkan rumus matematika untuk memecahkan masalah dunia 

nyata atau menggunakan teori ilmiah untuk melakukan eksperimen. 

Kemampuan Penerapan atau aplikasi tersebut menunjukkan bahwa siswa 

tidak hanya memahami informasi tetapi juga mampu menggunakannya secara 

praktis, yang merupakan indikator penting dari pembelajaran yang efektif dan 

bermakna. 

d. Analisis 

 Analisis adalah kemampuan untuk memecah informasi menjadi 

bagian-bagian yang lebih kecil dan memahami struktur serta hubungan antara 

bagian-bagian tersebut. Analisis melibatkan keterampilan seperti 

membandingkan, mengontraskan, dan mengidentifikasi pola atau tren. Dalam 

proses analisis, siswa dituntut untuk berpikir kritis dan sistematis, siswa juga 

dituntut untuk mampu mengevaluasi argumentasi, dan menentukan relevansi 

serta keabsahan informasi. Analisis memungkinkan siswa untuk menggali 

lebih dalam ke dalam materi, mengidentifikasi kompone-komponen penting 

dalam materi yang diajarkan, dan memahami bagaimana bagian-bagian 

tersebut berkorelasi satu sama lain. 
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e. Sintesis 

 Sintesis adalah kemampuan untuk menggabungkan berbagai elemen 

atau konsep untuk membentuk suatu keseluruhan yang baru dan kohesif. 

Sintesis dapat melatih kreativitas dan keterampilan berpikir tinggi siswa, 

karena siswa harus mengintegrasikan informasi yang beragam menjadi satu 

pemahaman yang utuh. Proses Sintesis tersebut bisa mencakup merancang 

solusi baru untuk suatu permasalahan, mengembangkan teori atau model 

baru, atau menggabungkan ide-ide dari berbagai disiplin ilmu untuk 

menciptakan inovasi. Sintesis menunjukkan bahwa siswa tidak hanya mampu 

menganalisis informasi tetapi juga mampu menciptakan sesuatu yang baru 

dari pengetahuan yang mereka miliki. 

f. Penilaian/evaluasi.18 

 Penilaian atau evaluasi melibatkan kemampuan untuk membuat 

keputusan berdasarkan kriteria tertentu dan menilai kualitas atau nilai dari 

informasi atau ide di peroleh. Penilaian atau evaluasi adalah tingkat tertinggi 

dalam ranah kognitif dan memerlukan keterampilan kritis dan reflektif. Siswa 

yang mahir dalam penilaian dapat mengevaluasi argumen, menilai keandalan 

sumber informasi, dan menentukan keefektifan solusi. Proses Penilaian atau 

evaluasi tersebut dapat melatih siswa untuk melakukan pengambilan 

keputusan yang berdasarkan bukti dan pertimbangan yang matang, 

menunjukkan bahwa siswa tidak hanya memahami dan menerapkan 

pengetahuan tetapi juga mampu mengukur kualitas dan nilai dari informasi 

tersebut. 

  

                                                             

18Hellin Putri, Instrumen Penilaian Hasil Pembelajaran Kognitif Pada Tes Uraian dan 
Tes Objektif, Jurnal Papeda | Vol. 4 No. 2 (2020). h. 142. 
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B. Kecerdasan Interpersonal 

1. Pengertian Kecerdasan Interpersonal 

Meurut KBBI Kecerdasan adalah kesempurnaan perkembangan akal 

budi.19 sedang menurut penulis sendiri kecerdasan adalah kemampuan 

menyelesaikan masalah. Kamus Webster mendefinisikan kecerdasan 

(Intellegence) sebagai: 

a. Kemampuan untuk mempelajari atau mengerti dari pengalaman; 

kemampuan untuk mendapatkan dan mempertahankan pengetahuan; 

kemampuan mental. 

b. Kemampuan untuk memberikan respon secara cepat danberhasil pada 

situasi baru; kemampuan untuk menggunakan nalar dalam memecahkan 

masalah.20 

Setiap suku bangsa di dunia ini memiliki kriteria tertentu untuk 

menentukan definisi kecerdasan, masing-masing kriteria ini akan berbeda 

antara satu suku bangsa dengan suku bangsa yang lainnya. Sejarah bangsa 

Yunani kuno sangat menghargai orang cerdas yang mempunyai fisik kuat, 

pemikiran yang rasional dan menunjukkan perilaku yang baik dan bermoral. 

Bangsa Romawi pada sisi lain sangat menghargai keberanian, bangsa 

cina, di bawah pengaruh filsuf confusius, sangat menghargai orang yang mahir 

dibidang puisi, musik, kaligrafi, ilmu perang dan melukis, sedangkan dari suku 

Indian Pueblo sangat menghargai orang yang peduli dengan bangsa lain. Dari 

contoh tersebut sebenarnya sulit menentukan siapa yang lebih cerdas 

diakibatkan pada situasi, kondisi, tradisi dan kebudayaan setempat. 

                                                             

19KBBI, Kamus besar via Online, https;//kbbi.web.id./ (diakses tanggal 18 Agustus 
2022)  

20Adi W. Gunawan, Born to be Genius, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2005), h. 
152. 
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Sedangkan menurut para pakar psikologi pada tahun 1921, dari empat belas 

orang ahli ilmu jiwa ditanyai oleh editor “journal of educational psychology” 

mengenai arti kecerdasan. Walaupun jawaban mereka beragam, namun ada 

dua pokok yang sama dalam jawaban mereka. Menurut mereka kecerdasan 

adalah: 

a. Kapasitas untuk belajar dari pengalaman 

b. Kemampuan untuk beradaptasi.21 

Kapasitas untuk belajar dari pengalaman berarti orang yang cerdas 

sesungguhnya bukanlah orang yang tidak pernah melakukan kesalahan. Orang 

yang cerdas adalah orang yang membuat kesalahan dan belajar dari kesalahan 

tersebut, dan tidak melakukan kesalahan yang sama lagi. Howard Gardner 

mendefinisikan kecerdasan sebagai: 

Kecerdasan bukanlah benda yang dapat dilihat atau dihitung, kecerdasan 
adalah potensi – biasa dianggap potensi pada level sel – yang dapat atau 
tidak dapat diaktifkan, tergantung pada nilai dari suatu kebudayaan 
tertentu, kesempatan yang tersedia dalam kebudayaan itu, dan 
keputusan yang dibuat oleh pribadi atau keluarga, guru sekolah dan yang 
lain.22 

 Setelah berselang enam puluh tahun kemudian atau pada tahun 1986, 

dua puluh empat pakar yang berbeda dimintanya pandangan mengenai arti 

kecerdasan. Kemudian juga memiliki jawaban yang beragam, mereka setuju 

bahwa cerdas berarti dapat belajar dari pengalaman dan mampu melakukan 

penyesuaian diri terhadap lingkungan dengan penekanan pada aspek 

metakognisi kemampuan berpikir tentang proses berpikir itu sendiri. Intinya, 

                                                             

21Adi W. Gunawan, Born to be Genius, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2005), h. 
154. 

22Adi W. Gunawan, Genius Learning Strategy, Petunjuk Praktis untuk Menerapkan 
Accelarated Learning (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2004), h.218. 
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apa yang dianggap cerdas belum tentu bisa dikatakan cerdas dalam 

kebudayaan atau lingkungan masyarakat lainnya. 

Kata akal berasal dari kata bahasa arab (Al-Aqlu) yang mengandung arti 

mengikat atau menahan, tetapi secara umum akal dipahami sebagai potensi 

yang disiapkan untuk menerima ilmu pengetahuan, dan dalam psikologi 

modern akal dipahami sebagai kecakapan memecahkan masalah (problem 

solving capasity).23 

Al-Aql artinya mengetahui (secara mutlak), atau mengetahui sifat-sifat 

benda, baik dan buruknya, sempurna adan kekurangannya. Akal merupakan 

potensi untuk membedakan antara kebaikan dan keburukan. 

Sedangkan dalam istilah psikologi, IQ adalah kemampuan seseorang 

untuk mengenal dan merespon alam semesta, yang tercermin dalam bidang 

eksakta, dan serta teknik, tetapi belum merupakan pengetahuan untuk 

mengenl dan memahami diri sendiri dan sesamanya. IQ lebih mengarah 

kepada objek-objek diluar manusia.Yang perlu diperhatikan adalah bahwa IQ 

merupakan kadar kemampuan sesorang atau anak dalam memahami pada 

hal-hal yang sifatnya fenomenal, faktual data dan hitungan. IQ adalah cermin 

kemampuan seseorang dalam memahami dunia luar.24 

Dalam hal kecerdasan akal, Al-Quran mengisyaratkan adanya tolok 

ukur kecerdasan, seperti yang disebut dalam Al-Quran, dengan kriteria 

sebagai berikut:25  

  

                                                             
23Ahmad Mubarok, Psikologi Qurani, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2001), h. 55. 

24Suharsono, Melejitkan IQ, IE, dan IS (Depok; Inisiasi Press, 2005), h. 83. 
25Ahmad Mubarok, Psikologi Qurani (Jakarta; Pustaka Firdaus, 2001), h. 61. 
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a. Mampu memahami hukum kausalitas 

“Dan dialah yang menghidupkan dan mematikan, dan Dia-lah yang 

mengatur pertukaran malam dan siang, maka mengapa kamu tidak 

memahami”. QS. Al-Mu’minun ayat 80. 

Dari arti ayat tersebut diisyaratkan bahwa dibalik kehidupan dan 

kematian ada faktor yang menyebabkan. Demikian juga dibalik fenomena 

kejadian siang dan malam ada sistem yang mengendalikannya. Orang yang 

tidak mampu memahami fenomena-fenomena yang dapat disebut sebagai 

hukum sebab akibat adalah temasuk orang yang kurang cerdas akalnya. 

b. Mampu memahami adanya sistem jagad raya 

Dialog panjang antara Nabi Musa dan Fir’aun yang dikisahkan dalam 

surah Asy-Syuara ayat 18-68 menggambarkan ketidakmampuan akal Fir’aun 

memahami fenomena jagad raya dimana dibalik itu semua pasti ada yang 

pengatur yang Maha Mengetahui ddan Maha Kuasa. Dalam hal ini Fir’aun 

dianggap tidak cerdas karena ufuknya sempit, sehingga ia merasa dirinya 

sebagai Tuhan. Fir’aun tidak memahami pernyataan Musa yang mengatakan 

bahwa Tuhan yang sebenarnya adalah yang mneguasai seluruh jagad raya. 

c. Mampu berpikir distinktif 

Mampu memilah-milah permasalahan dan menyusun sistematika dari 

fenomena yang diketahui. Seperti yang disyariatkan QS. Ar-Ra’d ayat 4 sebagai 

berikut: 

“dan dibumi ini terdapat bagian-bagian yang berdampingan, dan kebun-

kebun anggur, tanaman-tanaman dan pohon-pohon korma yang bercabang dan 

yang tidak bercabang, disirami dengan air yang sama. Kami melebihkan 
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sebahagian tanam-tanaman itu atas sebahagian yang lain tentang rasanya, 

sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) 

bagi kaum yang berfikir”. 

d. Mampu mengatur taktik dan strategi 

Mampu menyusun taktik dan strategi perjuangan sehingga tidak 

terjebak oleh lawan, karena orang yang memiliki kecerdasan intelektual yang 

tinggi dapat memikirkan apa yang seharusnya dilakukan dalam masalah 

keduniaan. 

e. Mampu mengambil pelajaran dan pengalaman 

Dijelaskan dalam surah Al-A’raf, Allah menegur kaum Yahudi yang 

tidak bisa mengambil pelajaran dari sejarah yang mereka lalui. Ayat ini 

diakhiri dengan pertamyaan apakan mereka tidak mengerti. 

f. Mampu menyusun argumen yang logis 

Hal ini di isyaratkan surah Ali Imran ayat 65-68 yang berisi teguran 

kepada kaum ahli kitab yang salng berbantah tanpa argument yang logis. 

g. Mampu berpikir kritis 

Berpikir kritis terhadap pendapat dan gagasan yang disampaikan orang 

lain yang tidak mempunyai pijakan kebenaran. Dan mematuhi tradisi yang 

tidak memiliki pijakan itu oleh Al-Quran di pandang sebagai perbuatan bodoh. 

Mestinya semamkin tinggi IQ seseorang, akan semakin dekat dengan 

Tuhannya, tapi sayangnya tidak demikian, banyak orang-orang yang IQ nya 

tinggi tapi tidak mengenal Tuhnnya, mereka tidak mampu mensyukuri 

nikmat-Nya yang di terimanya. 
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2. Kecerdasan Interpersonal 

Kecerdasan interpersonal adalah penyesuaian diri dengan pribadi 

maupun lingkungan sosial sangat penting dan perlu mendapat perhatian 

semua pihak, baik orang tua, para pendidik maupun masyarakat. Apabila 

seorang anak telah mengalami gangguan bersosialisasi di masa awal usianya, 

maka gangguan ini cenderung menetap, dan akan terbawa hingga usia dewasa. 

Gangguan ini, tentu dapat menghambat anak untuk mencapai kesuksesan di 

masa yang akan datang. Mengapa demikian, karena dalam situasi apapun 

seseorang akan dituntut untuk melakukan hubungan dan komunikasi dengan 

pihak lain. Anak dituntut mampu membangun kerja sama, dan selanjutnya 

mampu mempertahankan hubungan tersebut dengan baik. Bahkan ketika 

anak menginjak dewasa pun, mereka tetap membutuhkan keterampilan relasi 

sosial untuk menunjang karir mereka. 

Kemampuan menjalin relasi sosial dengan orang lain biasa disebut 

dengan istilah kecerdasan interpersonal. Kecerdasan interpersonal adalah 

kemampuan anak dalam menjalin komunikasi secara efektif, mampu 

berempati secara baik, dan kemampuan mengembangkan hubungan yang 

harmonis dengan orang lain.26 

Karakteristik anak yang memiliki kecerdasan interpersonal yang tinggi 

paling tidak dapat dilihat dari indikator berikut: Pertama, mampu 

mengembangkan dan menciptakan relasi sosial yang baru secara efektif; 

Kedua, mampu berempati dengan orang lain atau memahami orang lain secara 

total; Ketiga, mampu mempertahankan relasi sosialnya secara efektif sehingga 

tidak musnah dimakan waktu dan senantiasa berkembang semakin intim, 

                                                             

26Pengembangan Kecerdasan Interpersonal Anak, e-jornal.iainpekalongan.ac.id. 
jurnalpenelitian 2013. 
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mendalam, dan penuh makna; Keempat, mampu menyadari komunikasi verbal 

maupun non-verbal yang dimunculkan orang lain, atau dengan kata lain 

sensitif terhadap perubahan situasi sosial dan tuntutan-tuntutannya. Sehingga 

anak mampu menyesuaikan dirinya secara efektif dalam segala situasi; Kelima, 

mampu memecahkan masalah yang terjadi dalam relasi sosialnya dengan 

pendekatan win-win solution, serta yang paling penting adalah mencegah 

masalah dalam relasi sosialnya. Keenam, memiliki keterampilan komunikasi 

yang mencakup mendengarkan efektif, berbicara efektif dan menulis secara 

efektif. Termasuk di dalamnya mampu menampilkan penampilan fisik (model 

busana) yang sesuai dengan tuntutan lingkungan sosialnya. 

3. Dimensi dan Indikator Kecerdasan Interpersonal 

 Kecerdasan interpersonal menurut T. Safaria yaitu: 

a. Social sensivity 

Sensivitas sosial, yaitu kemampuan anak untuk mampu merasakan dan 

mengamati reaksi-reaksi atau perubahan sosial orang lain yang ditunjukkannya baik 

secara verbal maupun non-verbal.27 Kemampuan sensivitas sosial mencakup 

beberapa hal yang diantaranya: 

1) Kesadaran Diri dan Sosial 

Kesadaran diri mengacu pada kemampuan seseorang untuk memahami dan 

mengenali perasaan, pikiran, dan motivasi pribadi.28 Kesadaran diri melibatkan 

                                                             

27Monawati, Hubungan Antara Kecerdasan Interpersonal dengan Prestasi Belajar, 
Jurnal Pesona Dasar Pendidikan Guru Sekolah Dasar (PGSD) Universitas Syiah Kuala, Vol. 3 
No. 3, April 2015, hal. 21-32. ISSN: 2337-9227. 

28Cut Maitrianti, Hubungan Antara Kecerdasan Intrapersonal dengan Kecerdasan 
Emosional, Jurnal MUDARRISUNA: Media Kajian Pendidikan Agama Islam, Vol. 11 No. 2, April-
Juni 2021. ISSN 2089-5127 (print) | ISSN 2460-0733 (online). DOI: 
http://dx.doi.org/10.22373/jm.v11i2.8709. 

http://dx.doi.org/10.22373/jm.v11i2.8709
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pemahaman mendalam tentang diri sendiri, termasuk kekuatan, kelemahan, nilai-

nilai, dan tujuan hidup. Kesadaran sosial di lain sisi adalah kemampuan untuk 

memahami dan merespons secara tepat perasaan, kebutuhan, dan perspektif orang 

lain.29 Kesadaran sosial mencakup keterampilan seperti empati, mendengarkan 

dengan penuh perhatian, dan kemampuan untuk membangun hubungan yang positif 

dengan orang lain. Kesadaran Diri dan Sosial memiliki paran signifikan untuk 

meningkatkan kecerdasan interpesonal siswa karena dapat meningkatkan 

kemampuan beradaptasi dalam berbagai situasi sosial, membantu dalam 

membangun hubungan yang sehat dan produktif dan menjadi dasar dalam 

pengambilan keputusan yang lebih baik untuk penyelesaian konflik. Dimensi 

Kesadaran Diri dan Sosial memiliki beberapa indikator yaitu:  

2) Sensitivitas terhadap Perubahan Emosi Teman 

Sensitivitas terhadap perubahan emosi teman adalah kemampuan untuk 

mengenali dan memahami perubahan dalam perasaan dan ekspresi emosional orang 

lain.30 Kemampuan tersebut akan mendorong siswa untuk lebih memperhatikan 

tanda-tanda non-verbal seperti ekspresi wajah, bahasa tubuh, dan nada suara. 

Sensitivitas terhadap Perubahan Emosi Teman dapat membawa fungsi signifikan 

dalam interaksi siswa dengan lingkungannya karena mampu menjadikan siswa 

untuk memberikan dukungan emosional yang tepat, meningkatkan hubungan 

interpersonal dengan menunjukkan perhatian dan kepedulian, dan mengurangi 

potensi konflik dengan memahami situasi emosional orang lain sebelum bereaksi. 

                                                             

29Diyani Ayu Karimizzah, Suhartono, Ratna Hidayah, Keterampilan Sosial: Analisis 
Perilaku Siswa Terhadap Orang Lain pada Siswa Kelas 3 SD Negeri 2 Kebumen, Kalam Cendekia: 
Jurnal Ilmiah Kependidikan, Volume 8 Nomor 3 Tahun 2020, hal. 409-419 

30Sabrina Hannani & Ika Yuniar Cahyanti, Hubungan Father Involvement dengan 
Psychological Well-being Perempuan dalam Masa Emerging Adulthood, Buletin Riset Psikologi 
dan Kesehatan Mental (BRPKM), e-ISSN: 2776-1851, hal. 1-13. Diakses dari http://e-
journal.unair.ac.id/BRPKM. 

http://e-journal.unair.ac.id/BRPKM
http://e-journal.unair.ac.id/BRPKM
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Contoh Sensitivitas terhadap Perubahan Emosi Teman diantaranya dengan 

memperhatikan ketika seorang teman tiba-tiba menjadi lebih pendiam atau 

cenderung menarik diri dan menyadari ketika seseorang menunjukkan tanda-tanda 

stres, kecemasan, atau kegembiraan yang berlebihan. 

b) Menunjukkan Perilaku Prososial dalam Interaksi Sehari-hari 

Perilaku prososial adalah tindakan yang dilakukan untuk membantu atau 

menguntungkan orang lain tanpa mengharapkan imbalan dan kesediaan untuk 

melakukan berbagai bentuk kebaikan, seperti berbagi, membantu, memberikan 

dukungan, dan menunjukkan rasa hormat kepada orang lain.31 Menunjukkan 

Perilaku Prososial dapat membantu dalam membangun lingkungan sosial yang 

positif dan suportif, memperkuat ikatan sosial dan rasa kebersamaan dalam 

kelompok serta mengembangkan citra diri sebagai individu yang peduli dan dapat 

diandalkan, yang dapat meningkatkan rasa hormat dan kepercayaan dari orang lain. 

Contoh Perilaku Prososial diantaranya yaitu menawarkan bantuan kepada teman 

yang kesulitan mengerjakan tugas, memberikan dorongan dan pujian kepada teman 

yang merasa tidak percaya diri dan menyediakan waktu untuk mendengarkan 

masalah teman dan memberikan nasihat yang konstruktif. 

3. Kemampuan Mengembangkan Relasi Sosial 

Kemampuan mengembangkan relasi sosial adalah kemampuan individu 

untuk membentuk, memelihara, dan mengelola hubungan dengan orang lain secara 

efektif. Relasi sosial yang baik membantu individu berinteraksi dengan orang lain 

                                                             

31Yustiana Amini & Ipah Saripah, Perilaku Prososial Peserta Didik Sekolah Dasar 
Berdasarkan Perbedaan Jenis Kelamin, Mimbar Sekolah Dasar, Vol. 3 No. 2, 2016, hal. 222-230. 
DOI: 10.17509/mimbar-sd.v3i2.4384.  
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secara positif dan membangun jaringan dukungan yang kuat.32 Kemampuan 

mengembangkan relasi sosial dapat memberikan manfaat besar kepada siswa 

terutama dalam interaksi kesehariannya dengan lingkungan karena dapat 

meningkatkan kesejahteraan emosional dan mental,-membantu dalam pencapaian 

tujuan pribadi dan profesional melalui jaringan yang luas dan mengurangi stres 

dengan menyediakan dukungan sosial. Dimensi Kemampuan Mengembangkan 

Relasi Sosial memiliki beberapa indikator yaitu: 

a)  Kemampuan Menjalin Pertemanan Baru 

Kemampuan menjalin pertemanan baru mengacu pada kemampuan individu 

untuk memulai dan membangun hubungan pertemanan dengan orang lain. 

Kemampuan ini melibatkan keterampilan seperti memperkenalkan diri, 

menunjukkan minat dan perhatian pada orang lain, serta menemukan kesamaan 

untuk membangun dasar hubungan yang kuat. Pentingnya kemampuan ini terletak 

pada kemampuannya untuk meningkatkan keterampilan sosial dan rasa percaya 

diri, memperluas jaringan sosial serta peluang untuk belajar dari orang lain, serta 

membantu individu merasa lebih diterima dan terintegrasi dalam lingkungan baru.33 

Contoh konkret dari keterampilan ini meliputi memulai percakapan dengan teman 

sekelas baru atau tetangga, mengajak seseorang bergabung dalam kegiatan yang 

diminati bersama, dan menunjukkan sikap terbuka serta ramah dalam situasi sosial 

baru.  

  

                                                             

32Mufti Riyani, Asnawi, Hanafiah, Rapita Aprilia, dan Aulia Rahmah, Rumpangnya 
Penguatan Pendidikan Karakter di Tengah Gap Generasi, Refleksi Edukatika: Jurnal Ilmiah 
Kependidikan, Volume 13, Nomor 2, Juni 2023, hlm. 199-210. 

33Putri, A., Nelyahardi, N., & Wahyuni, H., Layanan Bimbingan Kelompok Melalui 
Permainan Tradisional Untuk Mempererat Hubungan Pertemanan Siswa di SMP Negeri 2 Kota 
Jambi, Journal on Education, 5(4), 2023, hlm. 10862-10870. Diakses dari 
https://jonedu.org/index.php/joe/article/view/2003 

https://jonedu.org/index.php/joe/article/view/2003


52 

 

b) Partisipasi dalam Kegiatan Kelompok 

Partisipasi dalam kegiatan kelompok adalah keterlibatan aktif individu 

dalam aktivitas yang dilakukan secara bersama-sama dengan anggota kelompok 

lainnya. Partisipasi ini mencakup berbagai bentuk kerjasama, seperti diskusi 

kelompok, proyek tim, olahraga, atau kegiatan ekstrakurikuler. Partisipasi yang 

efektif didalamnya dapat berupa kontribusi ide, bekerja sama untuk mencapai 

tujuan bersama, dan menghargai peran setiap anggota kelompok.34 Partisipasi 

dalam kegiatan kelompok sangat penting karena dapat meningkatkan kemampuan 

kerjasama dan komunikasi, mengembangkan keterampilan kepemimpinan serta 

manajemen waktu, dan membantu dalam memahami serta menghargai perspektif 

orang lain, serta memperkuat hubungan sosial. Contoh partisipasi dalam kegiatan 

kelompok meliputi berkontribusi dalam proyek kelompok di kelas dengan ide-ide 

dan usaha, mengambil bagian dalam klub sekolah atau organisasi mahasiswa, serta 

bekerja sama dalam tim olahraga atau kegiatan ekstrakurikuler lainnya.  

3) Empati 

Empati adalah kemampuan untuk memahami dan merasakan apa yang 

dirasakan oleh orang lain. Empati memungkinkan seseorang untuk membuat 

koneksi emosional dengan orang lain, memperkuat hubungan sosial, dan 

meningkatkan kerjasama. Empati memiliki arti penting dalam membangun 

kecerdasan interpersonal karena dapat meningkatkan kualitas hubungan 

interpersonal, membantu dalam penyelesaian konflik dengan cara yang lebih 

                                                             

34Anin Dita Rahmani, Sri Handayani, & Suranto, Penerapan Model Pembelajaran 
Berbasis Portofolio untuk Meningkatkan Kreativitas dan Hasil Belajar Sejarah Peserta Didik 
Kelas X 7 SMA Negeri Kalisat Semester Tahun Ajaran 2014/2015, UNEJ Jurnal Pendidikan, Vol. 
1 No. 1, 2015, hlm. 1-9. 
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konstruktif, dan meningkatkan kesejahteraan emosional bagi diri sendiri dan orang 

lain.35 Dimensi empati memiliki beberapa indikator yaitu: 

a) Respons Terhadap Perasaan Teman 

Respons terhadap perasaan teman mengacu pada bagaimana seseorang 

bereaksi ketika teman mereka menunjukkan emosi, baik itu positif maupun negatif. 

Ini mencakup pengakuan, validasi, dan dukungan terhadap perasaan yang dialami 

oleh teman. Respons yang empatik dapat membantu teman merasa didengar dan 

dipahami. Respons terhadap perasaan teman sangat penting karena dapat membantu 

membangun kepercayaan dan keintiman dalam hubungan, meningkatkan rasa 

solidaritas dan dukungan sosial, serta mendorong lingkungan sosial yang lebih 

inklusif dan empatik.36 Contoh respons terhadap perasaan teman meliputi 

mendengarkan dengan penuh perhatian ketika teman bercerita tentang masalahnya, 

memberikan dukungan atau kata-kata penghiburan ketika teman sedang sedih, serta 

merayakan bersama ketika teman merasa bahagia atau mencapai sesuatu.  

b) Kemampuan Memahami Perspektif Orang Lain 

Kemampuan memahami perspektif orang lain adalah kemampuan untuk 

melihat situasi dari sudut pandang orang lain. Kemampuan ini dapat melatih siswa 

untuk memiliki pengenalan dan pengakuan terhadap pengalaman, pikiran, dan 

perasaan orang lain yang mungkin berbeda dari diri sendiri. Memahami perspektif 

orang lain dapat membantu mengurangi prasangka dan meningkatkan hubungan 

interpersonal. Kemampuan ini sangat penting karena dapat mengurangi konflik dan 

meningkatkan resolusi masalah, memperkuat empati serta toleransi dalam 

                                                             

35Yuli Mulyawati, Arita Marini, & Maratun Nafiah, Pengaruh Empati Terhadap Perilaku 
Prososial Peserta Didik Sekolah Dasar, Scholaria: Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan, Vol. 12 
No. 2, Mei 2022, hlm. 150-160. 

36Putri Damayanti & Haryanto, Kecerdasan Emosional dan Kualitas Hubungan 
Persahabatan, Gadjah Mada Journal of Psychology, Volume 3 No. 2, 2017, hlm. 86-97. ISSN: 
2407-7798 
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hubungan, dan membantu dalam pengembangan keterampilan komunikasi yang 

lebih baik.37 Contoh kemampuan memahami perspektif orang lain meliputi 

mendengarkan argumen atau pendapat orang lain dengan pikiran terbuka, meskipun 

berbeda dengan pendapat pribadi; menempatkan diri dalam posisi orang lain untuk 

mencoba memahami reaksi atau perilaku mereka; dan menghargai latar belakang 

serta pengalaman yang berbeda yang membentuk pandangan orang lain.  

c) Social Insight 

Social insight yaitu kemampuan anak untuk memahami dan mencari 

pemecahan masalah yang efektif dalam suatu interaksi sosial, sehingga masalah-

masalah tersebut tidak menghambat apalagi menghancurkan relasi sosial yang telah 

dibangun anak. Social insight meliputi Pemecahan Masalah Sosial yang terdiri atas 

Inisiatif dalam mencari solusi bersama dan menggunakan Pendekatan win-win 

solution dalam mengatasi konflik.38 

d) Social Communication 

Social communication penguasaan keterampilan komunikasi sosial 

merupakan kemampuan individu untuk menggunakan proses komunikasi dalam 

menjalin dan membangun hubungan interpersonal yang sehat. Keterampilan 

komunikasi sosial dapat berupa kemampuan untuk menyampaikan ide secara jelas 

dan Kemampuan mendengarkan dengan aktif sebagai bentuk dari interaksi 

komunikasi efektif.39 

                                                             

37 Noviana Raharjaningtyas & Achmad Mujab Masykur, Hubungan Antara Empati 
dengan Komitmen Profesi pada Guru SLB Negeri Semarang, Jurnal Fakultas Psikologi 
Universitas Diponegoro, hlm. 1-10. 

38 Zakiul Fuadi, Busri Endang, & Yuline, Analisis Kecerdasan Interpersonal Siswa Kelas 
XI Sekolah Menengah Atas Islam Haruniyah Pontianak, Jurnal FKIP Untan Pontianak, hlm. 1-8. 

39Risa Handini, “Kecerdasan Interpersonal pada Siswa Kelas IV SD Negeri Kembaran 
Kulon 1”, Skripsi (Yogyakarta: Fak.Ilmu Pendidkan Universitas Negeri Yogyakarta), h.14-15. 
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C. Kerangka Konseptual 

Dalam suatu penelitian bertolak dari adanya permasalahan yang 

penting dan menarik perlu adanya pemecahan. Untuk dapat mengatasi 

permasalahan tersebut perlu adanya data yang akurat agar jalan keluar yang 

ditempuh betul-betul akurat. Untuk menjembatani antara masalah dalam 

penelitian dengan data yang ingin diperoleh dalam rangka melihat fakta yang 

sebenamya perlu dilakukan kajian teori. 

Oleh karena itu teori mempunyai kedudukan yang sangat penting 

dalam kegiatan penelitian, yaitu sebagai landasan berfikir dalam setiap 

langkah yang dilakukan. Sedangkan untuk menjelaskan makna dan maksud 

dari kata-kata yang ada dalam teori-teori tersebut, perlu adanya kerangka 

konsep yang lengkap dan menjelaskan hubungan diantara variabel-variabel 

yang diteliti. Berdasarkan kajian teori yang diperjelas dengan kerangka 

konseptual itulah akan diperoleh jawaban teoritis yang bersifat sementara 

dari permasalahan yang diteliti, yang dituangkan dalam bentuk hipotesis.40 

 
  

                                                             

40Tjetjep Samsu, “Kajian Teori, Kerangka Konsep dan Hipotesis dalam 
Penelitian”(Makalah, Balai Pengembangan Kelompok Belajar Sumatera Barat, 2003), h. 1. 
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Gambar1.1 Skema Kerangka Konseptual Penerapan Teori Kognitif dalam 
Mengembangkan Kecerdasan Interpersonal 
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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

A. Etika Penelitian 

Etika penelitian merupakan sudut pandang atau ketentuan benar, salah, baik, 

danburuk dalam kegiatan penelitian. Penerapan dalam etika penelitian yaitu: 

1. Adanya surat izin riset penelitian 

2. Memberikan surat persetujuan kepada informan untuk diwawancarai 

3. Meminta izin informan jika ingin merekam wawancara, mengambil 

foto atau video. 

4. Menjaga rahasia identitas informan, jika berhubungan dengan 

informasi sensitif, dan merugikan informan.1 

Jadi, penulis dapat menyimpulkan bahwa etika penelitian sebagai 

pondasi yang harus dipegang teguh oleh setiap peneliti karena ini mencakup 

prinsip-prinsip moral dan standar perilaku yang mengatur alur penelitian 

dilakukan dengan cara yang benar, adil, dan menghormati hak-hak serta 

kesejahteraan informan penelitian. Penerapan etika dalam penelitian dimulai 

bahkan sebelum proses pengumpulan data dilakukan, seperti mengurus surat 

izin riset penelitian. Hal ini penting untuk memastikan bahwa penelitian yang 

akan dilakukan sudah mendapat persetujuan dari pihakpihak yang 

berwenang. 

Peneliti juga harus menghormati privasi informan penelitian. Sebelum 

melibatkan seseorang dalam penelitian, peneliti harus meminta persetujuan 

tertulis dari calon partisipan setelah menjelaskan tujuan, risiko, dan manfaat 

penelitian. Jika peneliti ingin merekam wawancara, mengambil foto, atau 

                                                             

1Sugiono Memahami Penelitian Kualitatif (Bandung: Alfabeta, 2015), h. 59. 
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video, izin dari informan/partisipan juga harus didapatkan terlebih dahulu. 

Lebih lanjut, peneliti memiliki kewajiban untuk menjaga kerahasiaan identitas 

informan, terutama jika informasi yang diberikan bersifat sensitive dan dapat 

merugikan informan jika identitasnya diungkap. Penerapan prinsip-prinsip 

etika ini bertujuan untuk melindungi hak dan kesejahteraan informan 

penelitian. 

B. Jenis dan Lokasi Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan adalah field research, yaitu penelitian 

kualitatif yang kegiatan pokok dalam penelitian ini adalah mendeskripsikan 

segala fenomena-fenomena terkait masalah penerapan teori kognitif dalam 

mengembangakan kecerdasan interpersonal di SMPN 2 Segeri Kabupaten 

Pangkep. 

Penelitian kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan 

data deskriptif berupa data-data tertulis atau lisan dari orang-orang dan 

perilaku yang diamati.2 

Dalam penelitian ini, peneliti akan mendalami penerapan teori kognitif 

yang dilakukan guru dalam mengembangkan kecerdasan interpersonal di 

SMPN 2 Segeri Kabupaten Pangkep.  

2. Lokasi Penelitian 

Lokasi pelaksanaan penelitian ini adalah di SMPN 2 Segeri Kabupaten 

Pangkep dipilih sebagai lokasi penelitian karena pertimbangan 

                                                             

2Sulaiman Saat dan Sitti Mania, Pengantar Metodologi Penelitian panduan bagi peneliti 
pemula (Gowa: PUSAKA ALMAIDAH, 2020), h. 129. 
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keterjangkauan, baik dari segi waktu, maupun biaya yang diperlukan untuk 

mengumpulkan data. 

a. Gambaran Objek Penelitian 

1) Profil SMP Negeri 2 Segeri 

SMP Negeri 2 Segeri terdaftar dengan NPSN 40300628, merupakan 

lembaga pendidikan menengah pertama yang dimiliki dan dikelola oleh 

Pemerintah Daerah. Sekolah ini berdiri berdasarkan SK Pendirian Sekolah 

nomor 4251/58/2004 yang dikeluarkan pada tanggal 6 Desember 2004, dan 

telah memperoleh SK Izin Operasional dengan nomor 004 Tahun 2020 pada 2 

Januari 2020. Sekolah ini juga mendapatkan bantuan dana BOS dan 

menggunakan sumber listrik dari PLN dengan daya sebesar 1300 watt.  

UPT SMP Negeri 2 Segeri berada di lingkungan persawahan dan berada 

ditengah-tengah pemukiman penduduk. Bagian belakang berbatasan dengan 

pegunungan batu kars dan beberapa pemukiman penduduk. Samping kiri dan 

samping kanan sebagian berbatasan dengan kebun dan Sebagian lagi 

berbatasan dengan perumahan penduduk, sedangkan bagian depan 

berbatasan dengan pemukiman penduduk. Keamanan lingkungan sekolah 

terjaga karena sebagian besar penduduk sadar akan pendidikan.3 Kondisi 

lahan dengan luas 8 224m2 dan berbentuk pesegi dengan kontur tanah rata. 

Jika musim hujan, sekolah aman dari banjir. Posisi lahan seperti itu aman dari 

longsor. Pelaksanaan upacara bendera setiap hari senin dilaksanakan di 

lapangan Upacara yang ada di halaman sekolah kadang becek akibat tergenag 

air hujan. Kondisi kelas di UPT SMP Negeri 2 Segeri tahun ajaran 2023/2024 

                                                             

3UPT SMP Negeri 2 Segeri, Kurikulum Operasional Satuan Pendidikan (KOSP), Dinas 
Pendidikan dan Kebudayaan Pemerintah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, Tahun 
Pelajaran 2023/2024. NPSN: 430026. 
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sebagian kurang bagus. Terdapat beberapa kelas mengalami kerusakan di 

beberapa bagian yaitu plafon, jendela. Pintu banyak yang tidak tertutup 

karena kunciannya mengalami kerusakan dan beberapa kelas listriknya tidak 

berfungsi. 

2) Data Siswa SMP Negeri 2 Segeri 

Dalam setiap proses pembelajaran, peserta didik secara proaktif dan 

konsisten telah menerapkan perilaku yang menunjukkan berakhlak baik pada 

sesama manusia, alam, dan negara. Hal tersebut menjadi kekuatan bagi Indeks 

Karakter, peserta didik terbiasa menerapkan nilai-nilai karakter pelajar 

pancasila yang berakhlak mulia, bergotong royong, mandiri, kreatif dan 

bernalar kritis serta berkebinekaan global dalam kehidupan sehari hari. Dari 

segi kemampuan literasi, peserta didik menunjukkan tingkat literasi membaca 

yang kurang bagus dan cukup banyak peserta didik yang berada pada level 

rendah terlebih lagi kemampuan numerasi, sebagian peserta didik belum 

mengerti betul perkalian mengakibatkan Nilai AKM bada bagian Numerasi 

berwarnma merah.. Peserta didik secara proaktif dan konsisten menerapkan 

nilai-nilai karakter pelajar Pancasila yang berakhlak mulia, bergotong royong, 

mandiri, kreatif, dan bernalar kritis serta berkebinekaan global dalam 

kehidupan sehari-hari Berikut data jumlah kelas di UPT SMP Negeri 2 Segeri 

tahun Tahun Pelajaran 2023/2024 disajikan pada tabel berikut:4 

Tabel 4. 1 Data Siswa SMP Negeri 2 Segeri 

No Kelas 
Jumlah Laki-

Laki 

Jumlah 

Perempuan 

Jumlah 

Total 

1 VII 21 25 46 

                                                             

4UPT SMP Negeri 2 Segeri, Kurikulum Operasional Satuan Pendidikan (KOSP), Dinas 
Pendidikan dan Kebudayaan Pemerintah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, Tahun 
Pelajaran 2023/2024. NPSN: 430026. 
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No Kelas 
Jumlah Laki-

Laki 

Jumlah 

Perempuan 

Jumlah 

Total 

2 VIII 25 11 36 

3 IX 20 18 38 

JUMLAH  66 54 120 

 

3) Data Guru SMP Negeri 2 Segeri 

Dalam memberikan pelayanan pendidikan dan pembelajaran, UPT SMP 

Negeri 2 Segeri tahun 2023 didukung oleh tenaga pendidik dan kependidikan 

disajikan dalam tabel berikut:5 

Tabel 4. 2 Data Guru SMP Negeri 2 Segeri 

No Nama dan NIP 
Jenis 

Kelamin 
Tempat dan 

Tgl Lahir 
Gol./Ruang 

dan TMT 
Jabatan 

1 
Supiana S.Pd, NIP. 
19670603199603 2 
007 

PR 
Majannang, 
03/06/1967 

Pembina 
Utama 
Muda, IV/c 

Kepala 
UPT 

2 
Roskiman S.Pd, NIP. 
19691214 199702 
1003 

LK 
Alekale, 
14/12/1969 

Pembina, Tk 
I, IV/b 

WAKASEK 

3 
Dra. Hj. Harmina, 
NIP. 19690715 
200701 2 034 

PR 
Segeri, 
15/07/1968 

Penata, Tk.I, 
III/d 

Guru 

4 
Abdul Haris, ST, 
NIP. 19760226 
200604 1 010 

LK 
Ma’rang, 
26/02/1976 

Penata, Tk.I, 
III/d 

Guru 

5 
Fahriana, TR, S.Pd, 
NIP. 19810504 
200801 2 016 

PR 
Segeri, 
04/05/1981 

Penata, Tk.I, 
III/d 

Guru 

6 
Nuraliyah, S.Pd, 
NIP. 19800420 
200801 2 020 

LK 
Buntu Siapa, 
20/04/1980 

Penata, Tk.I, 
III/d 

Guru 

                                                             

5UPT SMP Negeri 2 Segeri, Kurikulum Operasional Satuan Pendidikan (KOSP), Dinas 
Pendidikan dan Kebudayaan Pemerintah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, Tahun 
Pelajaran 2023/2024. NPSN: 430026. 
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No Nama dan NIP 
Jenis 

Kelamin 
Tempat dan 

Tgl Lahir 
Gol./Ruang 

dan TMT 
Jabatan 

7 

Siti Rahmawati, 
S.Pd, M.Pd, NIP. 
19760701 200801 
2 010 

PR 
Pangkep, 
01/07/1976 

- - 

8 

Muhammad Saleh, 
S.Pd, NIP. 
19670825 202221 
1 001 

LK 
Pangkep, 
25/08/1967 

Penata, Tk.I, 
III/d 

Guru 

9 
Mustamin, S.Pd, 
NIP. 19820415 
202221 1 019 

LK 
Baring, 
15/04/1982 

Gol. IX, 
01/08/2022 

Guru 

10 
Ikawati, S.Pd, NIP. 
19840202 202221 
2 045 

PR 
Lakukang, 
02/02/1984 

Gol. IX, 
01/08/2022 

Guru 

11 
Syukria, S.Pd, NIP. 
19740609 
202212008 

PR 
Pangkajene, 
09/07/1974 

Gol. IX, 
01/08/2022 

Guru 

12 

Nunu Darmayanti, 
S.E., S.Pd, NIP. 
19800510 
202212043 

PR 
Koloka, 
10/05/1980 

Gol. IX, 
01/08/2022 

Guru 

13 

Muh. Rahmat 
Muhtar, NIP. 
19800408 201001 
1022 

LK 
Baring, 
08/04/1980 

Pengatur 
II/c 

Guru BK 

14 
Andi Kingking, NIP. 
19840516 201001 
2022 

PR 
Baring, 
16/05/1984 

Pengatur 
II/c 

Bendahara 
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C. Pendekatan Penelitian Fenomenalogis 

Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan pendidikan dan 

psikologis yaitu peneliti akan memperhatikan bagaimana peserta didik dalam 

proses pembelajaran PAI serta faktor psikologisnya, karena kecerdasan 

interpersonal memungkinkan kita untuk bisa memahami berkomunikasi 

dengan orang lain, melihat perbedaan dalam perasaan mood, temperamen, 

motivasi, dan kemampuan. 

D. Sumber Data 

Sumber data merupakan langkah yang paling utama dalam penelitian, 

karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Tanpa 

mengetahui sumber data maka peneliti akan mendapatkan data yang 

memenuhi standar data yang ditetapkan.  

Bila dilihat dari sumber datanya, maka pengumpulan data dapat 

menggunakan sumber primer, dan sekunder. Sumber primer adalah sumber 

data yang lansung memberikan data kepada pengumpul data, dan sumber 

sekunder merupakan sumber yang tidak langsung memberikan data kepada 

pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau lewat dokumen. Selanjutnya 

bila dilihat dari segi cara atau teknik pengumpulan data, maka teknik 

pengumpulan data dapat dilakukan dengan observasi (pengamatan), interview 

(wawancara), kuesioner (angket), dokumentasi dan gabungan keempatnya.6 

Berdasarkan pengertian tersebut dapat dimengerti bahwa yang 

dimaksud dengan sumber data adalah dari mana peneliti akan mendapatkan 

                                                             

6Sugiono, Metodologi Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan 
R&D, h. 308-309. 
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informasi berupa data-data yang diperlukan dalam penelitian. Adapun sumber 

data dalam penelitian ini adalah: 

1. Sumber Data Primer 

Sumber data primer merupakan sumber data utama. Dalam hal ini yang 

akan menjadi sumber data primer dalam penelitian ini adalah Guru PAI SMPN 

2 Segeri Kabupaten Pangkep. 

2. Sumber Data Sekunder 

Sumber data sekunder merupakan sumber data pelengkap yang 

berfungsi melengkapi data-data yang diperlukan oleh sumber data primer, 

yaitu dapat berupa buku-buku, serta dokumen resmi. 

E. Metode Pengumpulan Data 

Adapun dalam penelitian ini, peneliti mengumpulkan data dengan cara 

sebagai berikut: 

1. Observasi 

Menurut young dan Schmidt dalam abustam menyatakan bahwa 

observasi dapat didefinisikan sebagai pengamatansistematis berkenaan 

dengan perhatian terhadap fenomena-fenomena yang Nampak.7  

Apabila dilihat dari segi pengumpulan data, observasi yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah non participant observation (observer tidak 

berperan serta). 

                                                             

7Sulaiman Saat dan Sitti Mania, Pengantar Metodologi Penelitian panduan bagi peneliti 
pemula, h. 95. 
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2. Wawancara 

Wawancara merupakan alat yang paling tua dan paling sering 

digunakan manusia untuk memperoleh informasi. Dapat dilakukan melalui 

tatap muka atau dengan menggunakan telepon. 

Fred N. Kerlinger menyatakan bahwa wawancara adalah situasi peran 

antar-pribadi bertatap muka, ketika seseorang yakni pewawancara 

mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang dirancang untuk memperoleh 

jawaban-jawaban yang relevan dengan masalah penelitian kepada seseorang 

yang diwawancara atau responden. Wawancara dapat digunakan untuk 3 

maksud utama 

a. Dapat digunakan sebagai alat eksplorasi untuk membantu identifikasi 

variable dan relasi, mengajukan hipotesis dan memandu tahap-tahap lain 

dalam penelitian. 

b. Menjadi instrumen utama dalam penelitian. 

c. Dapat digunakan sebagai penopang atau pelengkap metode lain.8 

Metode ini juga merupakan wawancara langsung dengan responden 

sebagai pihak yang memberikan keterangan. Adapun yang menjadi responden 

dalam metode wawancara ini adalah Guru PAI dan peserta didik di SMPN 2 

Segeri Kabupaten Pangkep. 

 

3. Dokumentasi 

Dokumentasi adalah Teknik pengumpulan data untuk data yang sudah 

siap, sudah berlalu atau data sekunder. Peneliti tinggal mengambil atau 

                                                             

8Sulaiman Saat Dan Sitti Mania, Pengantar Metodologi Penelitian Panduan Bagi 
Peneliti Pemula, h. 84-85. 
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menyalin data yang sudah ada yang berhubungan dengan variabel penelitian. 

Pengambilan data secara dokumentasi bisa untuk data dalam bentuk tulisan 

misalnya catatan harian, sejarah kehidupan, cerita, biografi, peraturan 

kebijakan. Dalam bentuk gambar misalnya foto, gambar hidup, sketsa, dan 

lain-lain. Dalam bentuk karya misalnya karya seni, film, dan lain-lain. 

Dalam mengumpulkan data, digunakan pedoman atau format 

dokumentasi yang sudah dipersiapkan oleh pengumpul data. Jelasnya, 

penggunaan Teknik dokumentasi sebagai Teknik pengumpulan data 

diperuntukkan bagi data siap/sekunder yang tinggal diambil, bukan lagi 

peneliti yang mencari.9 Dokumentasi berfungsi sebagai tanda bukti bahwa 

peneliti benar benar telah melakukan penelitian di SMPN 2 Segeri Kabupaten 

Pangkep. 

F. Instrumen Penelitian 

Instrumen dalam penelitian ini, adalah sebagai berikut: 

1. Pedoman Observasi 

Observasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi 

terstruktur yaitu observasi yang telah dirancang secara sistematis tentang apa 

yang akan diamati. Dalam hal ini peneliti sudah tahu dengan pasti variabel apa 

yang akan diamati dan dalam pelaksanaannya, peneliti menggunakan 

instrumen berupa pedoman observasi. Pembuatannya sama dengan membuat 

angket, yang berbeda adalah cara penggunaannya. Jika angket bisa dikirim, 

                                                             

9Sulaiman Saat Dan Sitti Mania, Pengantar Metodologi Penelitian Panduan Bagi 
Peneliti Pemula, h. 97. 
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maka pedoman observasi semacam ini dipegang oleh peneliti tanpa diketahui 

oleh oknum yang diteliti.10 

Berdasarkan hal tersebut maka pedoman observasi dalam penelitian 

ini adalah alat yang dibuat sebagai panduan untuk mengamati objek penelitian 

di lapangan, yakni untuk memperoleh data yang berkaitan dengan penerapan 

teori kognitif dalam mengembangkan kecerdasan interpersonal di SMPN 2 

Segeri Kabupaten Pangkep. Adapun pedoman observasi yang digunakan yaitu 

lembar pengamatan terhadap proses pembelajaran. Observasi ini dilakukan 

dengan menggunakan seluruh alat indra atau melalui pengamatan. 

2. Pedoman Wawancara 

Menurut Sugiyono, wawancara dapat dilakukan secara terstruktur, 

semi terstruktur dan tak terstruktur. Adapun jenis wawancara terbagi menjadi 

tiga yaitu:11 

a. Wawancara Terstruktur 

Wawancara terstruktur digunakan sebagai teknik pengumpulan data, 

bila peneliti atau pengumpul data telah mengetahui dengan pasti tentang 

informasi apa yang akan diperoleh. Oleh karena itu dalam melakukan 

wawancara, pengumpul data telah menyiapkan instrumen penelitian 

beberapa pertanyaan-pertanyaan tertulis yang alternatif jawabannya pun 

telah disiapkan. 

                                                             

10Sulaiman Saat Dan Sitti Mania, Pengantar Metodologi Penelitian Panduan Bagi 
Peneliti Pemula, h. 96. 

11BAB III Prosedur Penelitian, h. 48-50. 
http://eprints.peradaban.ac.id/446/4/40214125_BAB%20III.pdf (diakses tanggal 26-
januari-2023). 

http://eprints.peradaban.ac.id/446/4/40214125_BAB%20III.pdf
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b. Wawancara Tidak Terstruktur 

Wawancara tidak terstruktur adalah, wawancara yang bebas dimana 

peneliti tidak menggunakan pedoman wawancara yang telah tersusun secara 

sistematis dan lengkap untuk pengumpulan data. 

c. Wawancara Semi Terstruktur 

Sugiyono mengemukakan bahwa wawancara semi tersrtuktur adalah 

untuk menemukan permasalahan secara lebih terbuka, dimana pihak yang 

diajak wawancara diminta pendapat, ide-idenya. Dasar pertimbangan 

pemilihan wawancara semi terstruktur karena pelaksanaannya lebih bebas 

dibandingkan dengan wawancara terstruktur sehingga akan timbul 

keakraban antara peneliti dan responden yang ada pada akhirnya akan 

memudahkan peneliti dalam menghimpun data. 

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan wawancara semi 

terstruktur, peneliti dapat mengetahui hal-hal yang lebih mendalam tentang 

partisipan dalam menginterpretasikan situasi dan fenomena yang terjadi. 

Wawancara digunakan oleh peneliti untuk memperoleh informasi langsung 

dari guru mengenai hambatan pembelajaran PAI. Wawancara juga dilakukan 

kepada kepala sekolah sebagai informan tambahan mengenai hambatan 

pembelajaran PAI di SMP tersebut. 

3. Alat Dokumentasi 

Alat dokumentasi yang digunakan dalam penelitian ini yaitu: 

handphone, dan kamera digital. 
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G. Teknik Pengolahan dan Analisis Data 

Analisis data dalam penelitian ini diperlukan beberapa tahapan dan 

langkah-langkah sebagai berikut: 

1. Reduksi Data 

 Tahapan reduksi data dilakukan untuk menelaah secara keseluruhan 

data yang dihimpun dari lapangan, yakni mengenai penerapan teori kognitif 

dalam mengembangkan kecerdasan interpersonal di SMPN 2 Segeri 

Kabupaten Pangkep, sehingga dapat ditemukan hal-hal dari obyek yang diteliti 

tersebut. Kegiatan yang dapat dilakukan dalam reduksi data ini antara lain: 

mengumpulkan data dan informasi dari catatan hasil wawancara dan hasil 

observasi, serta mencari hal-hal yang dianggap penting dari setiap aspek 

temuan penelitian. 

2. Penyajian Data 

 Penyajian data dalam hal ini adalah penyampaian informasi 

berdasarkan data yang diperoleh dari penerapan teori kognitif dalam 

mengembangkan kecerdasan interpersonal sesuai dengan fokus penelitian 

untuk disusun secara baik, sehingga mudah dilihat, dibaca dan dipahami 

tentang suatu kejadian dan tindakan atau peristiwa yang terkait dengan 

“Penerapan Teori Koognitivistik dalam Mengembangkan Kecerdasan 

Interpersonal di SMPN 2 Segeri Kabupaten Pangkep” 

3. Penarikan Kesimpulan atau Verifikasi 

 Pada tahap ini dilakukan, penarikan kesimpulan menggunakan Teknik 

analisis data deskriptif, atau data non-statistik dengan cara mendeskripsikan 

atau menggambarkan data yang terkumpul dari wawancara, observasi dan 
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dokumentasi. Kemudian membuat kesimpulan umum untuk dilaporkan 

sebagai hasil dari penelitian yang telah dilakukan. 

H. Pengujian Keabsahan Data 

Pengujian keabsahan data ini menggunakan teknik triangulasi, karena 

dalam penelitian kualitatif, untuk menguji keabsahan informasi tidak bisa 

memakai alat-alat statistik. Begitu pula materi kebenaran tidak diuji 

berdasarkan kebenaran alat, oleh karena itu, substansi kebenaran tergantung 

pada kebenaran intersubjektif. Sehingga sesuatu yang diaggap benar apabila 

kebenaran itu mewakili kebenaran orang banyak atau kebenaran 

stakeholder.12 

Dalam penelitian, setiap hal temuan harus dicek keabsahannya, agar 

hasil penelitiannya dapat dipertanggungjawabkan dan dapat dibuktikan 

keabsahannya, maka peneliti menggunakan teknik triangulasi yaitu dengan 

cara menggabungkan dari berbagai teknik pengumpulan data yang telah ada. 

Seperti observasi, wawancara mendalam dan dokumentasi. 

  

                                                             
12M. Burhan Bungin, Penelitian Kualitatif, (Cet VI; Jakarta: Kencana Prenada Media 

Group, 2008), h. 261. 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

A. Hasil Penelitian 

Menurut  Jean Peaget implikasi dalam pembelajaran adalah, bahasa dan 

cara berpikir anak berbeda dengan orang dewasa. Oleh karena itu, guru 

mengajar dengan menggunakan bahasa yang sesuai dengan cara berpikir 

anak. Guru harus membantu anak agar dapat berinteraksi dengan lingkungan, 

bahan yang harus dipelajari anak hendaknya dirasakan baru tetapi tidak asing, 

memberikan peluang agar anak belajar sesuai tahap perkembangannya. 

Didalam kelas peserta didik hendaknya diberi peluang untuk saling berbicara 

dan diskusi dengan teman-temannya. 

Menurut Jerome Brunner implikasi dalam pembelajaran adalah 

menghadapkan anak pada suatu situasi yang membingungkan atau suatu 

masalah; anak akan berusaha membandingkan realita di luar dirinya dengan 

model mentalyang telah dimilikinya, dan dengan pengalamannya anak akan 

mencoba menyesuaikan atau mengprganisasikan kembali struktur idenya 

dalam rangka untuk mencapai keseimbangan dalam benaknya. 

Menurut Ausebel implikasi dalam pembelajaran adalah proses belajar 

terjadi jika peserta didik mampu mengasimilasikan pengetahuan yang 

dimilikinya dengan pengetahuan baru. 

Menurut Robert M. Gagne implikasi dari pembelajaran adalah 

pemrosesan informasi. 
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1. Deskripsi Hasil Penelitian 

a. Hasil Wawancara 

1) Penerapan Teori Kognitif Peserta Didik di SMPN 2 Segeri Kabupaten 

Pangkep 

Untuk Penerapan Teori Kognitif Peserta Didik di SMPN 2 Segeri 

Kabupaten Pangkep, tentunya guru perlu memahami tentang Teori Kognitif 

dalam Pembelajaran, hal ini disampaikan oleh Ibu Nur Aliyah, S.Pd.I, selaku 

guru SMPN 2 Segeri. "Yang saya ketahui dari kognitif itu adalah teori yang 

berfokus pada cara berpikir dalam menyelesaikan persoalan."1 

Hasil wawancara tersebut menyatakan bahwa teori kognitif yang 

berfokus pada cara berpikir dalam menyelesaikan persoalan. Pemahaman ini 

sejalan dengan teori kognitif membantu guru dalam memahami cara belajar 

peserta didik, adapun penerapan teori kognitif dalam proses belajar-mengajar 

diperkuat penjelasan dari Ibu Nur Aliyah, S.Pd.I selaku Guru SMPN 2 Segeri, 

sebagai berikut: "Biasanya saya bertanya kepada siswa tentang apa yang 

mereka ketahui terlebih dahulu."2 

 Hasil wawancara tersebut menunjukkan bahwa guru Menggunakan 

strategi bertanya kepada siswa tentang pengetahuan awal mereka sebelum 

mulai menjelaskan materi baru. Ini sejalan dengan teori Jean Piaget yang 

mengatakan membantu dalam menilai pemahaman awal siswa. Penilaian 

Pemahaman Peserta Didik Berdasarkan Teori Kognitif yang dilakukan di 

                                                             

1Nur Aliyah, S.Pd.I, Data wawancara dengan guru kelas SMPN 2 Segeri. Tanggal 26 Juli 
2024. Pukul 10.15 WIB. 

2Nur Aliyah, S.Pd.I, Data wawancara dengan guru kelas SMPN 2 Segeri. Tanggal 26 Juli 
2024. Pukul 10.15 WIB. 
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SMPN  2 Segeri bisa dipahami melalui keterangan dari Ibu Nur Aliyah, S.Pd.I 

selaku Guru SMPN 2 Segeri, sebagai berikut: 

"Saya sering menilai pemahaman peserta didik berdasarkan teori 
kognitif itu melalui soal dan menganalisis Bagaimana jawaban yang 
diberikan terhadap soal-soal."3 

Berdasarkan wawancara tersebut, maka penilaian pemahaman siswa 

melalui soal-soal yang diberikan dan menganalisis jawaban mereka. Adapun 

teori kognitif ini dapat membantu guru memahami cara belajar peserta didik, 

hal ini seperti penjelasan dari Ibu Nur Aliyah, S.Pd.I, selaku guru SMPN 2 Segeri 

sebagai berikut: 

"Teori kognitif itu sangat membantu dalam memahami Bagaimana cara 
belajar anak-anak karena dengan teori itu kita bisa mengetahui seberapa 
jauh anak-anak bisa memahami materi yang diajarkan selama di kelas."4 

Hasil ini didukung wawancara dengan siswa Nur Hikmah sebagai 

berikut: “metode pengajaran membantu dalam memahami materi.”5 

Pemahaman tersebut juga harus diikuti ketersediaan siswa untuk 

memperhatikan guru ketika mengajar, seperti yang dijelaskan Siswi Nur 

Azizah: “Memahami materi dengan memperhatikan guru dan merasa metode 

pengajaran sangat membantu dalam memahami materi.” 

Akan tetapi masih terdapat beberapa siswa yang merasa bahwa tidak 

sepenuhnya metode pangajaran dapaat membantu mereka, hal ini sesuai 

penjelasan Vina Astra Hayu (Kelas 7) dan  Nur Astilah (Kelas 7): “Kadang 

                                                             

3Nur Aliyah, S.Pd.I, Data wawancara dengan guru kelas SMPN 2 Segeri. Tanggal 26 Juli 
2024. Pukul 10.15 WIB. 

4Nur Aliyah, S.Pd.I, Data wawancara dengan guru kelas SMPN 2 Segeri. Tanggal 26 Juli 
2024. Pukul 10.15 WIB. 

5Nur Hikmah, Data wawancara dengan siswa SMPN 2 Segeri. Tanggal 26 Juli 2024. 
Pukul 10.00 WIB. 
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merasa metode pengajaran membantu, kadang tidak.”6 “Sering tidak merasa 

metode pengajaran membantu.”7 

Berdasarkan wawancara diatas, bisa disimpulkan bahwa penerapan 

Teori Kognitif di SMPN 2 Segeri Kabupaten Pangkep menunjukkan bahwa guru 

memanfaatkan teori Jean Piaget ini dengan bertanya tentang pengetahuan 

awal siswa dan menganalisis jawaban soal untuk menilai pemahaman mereka. 

Teori Kognitif berfokus pada cara berpikir siswa dalam menyelesaikan 

masalah yang dapat membantu guru dalam memahami dan menilai cara 

belajar peserta didik. Meskipun metode pengajaran yang berbasis teori 

kognitif dianggap bermanfaat oleh sebagian siswa, ada juga yang merasa 

kurang efektif. Hal ini juga menunjukkan pentingnya penyesuaian metode 

pengajaran untuk memenuhi kebutuhan belajar yang beragam di kelas. 

2) Pengembangan Kecerdasan Interpersonal Peserta Didik di SMPN 2 

Segeri Kabupaten Pangkep 

Pengembangan Kecerdasan Interpersonal Peserta Didik dapat 

dilakukan melalui penerapan Strategi Pembelajaran, hal ini dijelaskan Ibu Nur 

Aliyah, S.Pd.I, sebagai berikut: 

 "Strategi yang saya pakai itu untuk mengetahui atau meningkatkan 
pengetahuan peserta didik itu multi strategi ada strategi diskusi, ada 
strategi kelompok."8 

Hasil tersebut meneunjukkan bahwa guru menggunakan multi strategi 

seperti diskusi kelompok dan kegiatan sosial di kelas untuk mendukung 

interaksi sosial antar siswa. Terkait aktivitas melalui strategi kelompok 

                                                             

6Vina Astra Hayu, Data wawancara dengan siswa SMPN 2 Segeri. Tanggal 26 Juli 2024. 
Pukul 09.30 WIB. 

7Nur Astilah, Data wawancara dengan siswa SMPN 2 Segeri. Tanggal 26 Juli 2024. 
Pukul 09.45 WIB. 

8Nur Aliyah, S.Pd.I, Data wawancara dengan guru kelas SMPN 2 Segeri. Tanggal 26 Juli 
2024. Pukul 10.15 WIB. 
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tersebut, maka dapat diintegrasikan melalui pembelajaran kognitif, hal ini 

dipertegas keterangan dari Ibu Nur Aliyah, S.Pd.I selaku Guru SMPN 2 Segeri, 

sebagai berikut: "Mengintegrasikannya dengan cara memberikan mereka 

persoalan yang dijawab secara masing-masing."9 

Integrasi pembelajaran dilakukan dengan memberikan persoalan yang 

dijawab secara masing-masing, lalu didiskusikan dalam kelompok untuk 

meningkatkan interaksi sosial. Guru dalam hal ini juga menjadi teladan bagi 

siswa untuk meningkatkan kecerdasan interpersonal sehingga harus mampu 

memberikan contoh kegiatan yang mendukung interaksi sosial antar siswa, 

hal ini dipertegas keterangan dari Ibu Nur Aliyah, S.Pd.I selaku Guru SMPN 2 

Segeri, sebagai berikut: "Contohnya itu ya saat mereka lagi berdiskusi kita 

mencontohkan secara sosial itu adalah contoh paling kecil yaitu ketika 

interaksi di kelas."10 

Dalam wawancara dengan siswa di SMPN 2 Segeri Kabupaten Pangkep 

mengenai pengembangan kecerdasan interpersonal, ditemukan beberapa 

pola umum dan variasi dalam cara siswa berinteraksi dan berkolaborasi 

dengan teman-temannya. Nur Azizah dari kelas 8 menunjukkan bahwa peran 

teman-temannya dalam membantu memahami materi yang sulit adalah 

melalui diskusi dan kerja sama: "Berdiskusi dan bekerja sama."11 

                                                             
9Nur Aliyah, S.Pd.I, Data wawancara dengan guru kelas SMPN 2 Segeri. Tanggal 26 Juli 

2024. Pukul 10.15 WIB. 

10Nur Aliyah, S.Pd.I, Data wawancara dengan guru kelas SMPN 2 Segeri. Tanggal 26 
Juli 2024. Pukul 10.15 WIB. 

11Nur Azizah, Data wawancara dengan siswa SMPN 2 Segeri. Tanggal 26 Juli 2024. 
Pukul 09.15 WIB. 
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Ia juga menyebutkan bahwa bekerja sama dengan teman dalam tugas 

kelompok melibatkan proses diskusi yang sama, dan ia sering melakukan 

diskusi di luar jam pelajaran. "Sering (diskusi), Sama juga berdiskusi."12 

Dalam membagi tugas kelompok, ia menjelaskan bahwa tugas dibagi 

berdasarkan kelompok yang telah ditentukan. "Iya membagi kelompok."13 

Sementara itu, Vina Astra Hayu dari kelas 7 merasakan bantuan dari 

teman dalam memahami materi sulit melalui bantuan langsung atau contoh 

yang diberikan teman. "Menolong atau memberitahu contohnya."14 

Namun, ia kurang mengetahui cara kerja sama dalam menyelesaikan 

tugas kelompok, meskipun ia sering berdiskusi dengan teman di luar jam 

pelajaran. Dalam pembagian tugas kelompok, ia menjelaskan bahwa tugas 

dibagi berdasarkan peran seperti moderator, pembaca, dan penulis. Nur 

Astilah, juga dari kelas 7, mengalami bantuan dari teman dengan cara 

berdiskusi dan bekerja sama dalam menyelesaikan tugas kelompok.  

"Membantu dengan berdiskusi."15 

Meskipun Nur Astilah pernah berdiskusi di luar jam pelajaran, ia sering 

tidak melakukannya secara rutin. Dalam hal membagi tugas, Nur Astilah hanya 

menyebutkan bahwa mereka memulai dengan memberi salam. Nur Hikmah 

dari kelas 9 menyebutkan bahwa teman-temannya membantunya memahami 

materi sulit dengan berdiskusi, dan mereka juga bekerja sama dalam 

                                                             

12Nur Azizah, Data wawancara dengan siswa SMPN 2 Segeri. Tanggal 26 Juli 2024. 
Pukul 09.15 WIB. 

13Nur Azizah, Data wawancara dengan siswa SMPN 2 Segeri. Tanggal 26 Juli 2024. 
Pukul 09.15 WIB. 

14Vina Astra Hayu, Data wawancara dengan siswa SMPN 2 Segeri. Tanggal 26 Juli 
2024. Pukul 09.30 WIB. 

15Nur Astilah, Data wawancara dengan siswa SMPN 2 Segeri. Tanggal 26 Juli 2024. 
Pukul 09.45 WIB. 
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menyelesaikan tugas kelompok melalui diskusi dan pengerjaan bersama. 

"Mengerjakan bersama dan berdiskusi."16 

Ia sering berdiskusi dengan teman di luar jam pelajaran dan membagi 

tugas kelompok secara masing-masing kepada teman dalam kelompok. 

Pengembangan kecerdasan interpersonal peserta didik di SMPN 2 Segeri 

Kabupaten Pangkep diperkuat melalui penerapan strategi pembelajaran yang 

melibatkan diskusi kelompok dan kegiatan sosial, sebagaimana dijelaskan 

oleh Ibu Nur Aliyah, S.Pd.I. Strategi ini mencakup penggunaan persoalan yang 

dijawab secara individu dan kemudian didiskusikan dalam kelompok, yang 

mendukung interaksi sosial antar siswa.  

3) Hasil Kecerdasan Interpersonal melalui Penerapan Teori Kognitif 

Peserta Didik di SMPN 2 Segeri Kabupaten Pangkep 

 Termasuk cara penilaian Hasil Kecerdasan Interpersonal melalui 

Penerapan Teori Kognitif Peserta Didik di SMPN 2 Segeri Kabupaten Pangkep, 

adalah dengan menerapkan Indikator Penilaian Peningkatan Kecerdasan 

Interpersonal. Hal ini disampaikan oleh Ibu Nur Aliyah, S.Pd.I,sebagai berikut: 

"Saya membuat satu pertanyaan yang memancing mereka untuk berpikir 

kritis dan menjawab secara kritis pertanyaan tersebut."17 

 Ibu Nur Aliyah, S.Pd.I juga melakukan evaluasi melalui soal-soal yang 

memiliki hubungan dengan materi yang diajarkan dan melalui UTS serta 

ulangan harian untuk dapat lebih meningkatkan kecerdasan Interpersonal 

siswa. Pengembangan Kecerdasan Interpersonal siswa terutama dalam 

keterampilan komunikasi, tentunya juga membutuhkan metode yang efektif, 

                                                             

16Nur Astilah, Data wawancara dengan siswa SMPN 2 Segeri. Tanggal 26 Juli 2024. 
Pukul 09.45 WIB. 

17Nur Aliyah, S.Pd.I, Data wawancara dengan guru kelas SMPN 2 Segeri. Tanggal 26 
Juli 2024. Pukul 10.15 WIB. 
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dimana dalam hal ini guru Ibu Nur Aliyah, S.Pd.I, menggunakan strategi 

berikut:   

"Metodenya yaitu biasanya demonstrasi dan diskusi paling sering yang 
dilakukan adalah diskusi untuk meningkatkan keterampilan komunikasi 
siswa."18 

 Ibu Nur Aliyah, S.Pd.I juga mengajarkan siswa untuk berempati dan 

memahami perasaan orang lain, sebagai berikut: "Saya biasanya itu 

menjelaskan untuk membiasakan saling membantu dan saling menolong 

Apabila ada teman yang membutuhkan bantuan."19 

 Dalam prosesnya, Ibu Nur Aliyah, S.Pd.I juga harus mengidentifikasi 

siswa yang memiliki keterampilan sosial yang rendah, dengan cara berikut: 

"Caranya itu pada saat mereka melakukan kerjasama kelompok atau 
diskusi di mana kita mampu melihat jika anak yang memiliki 
keterampilan sosial baik mereka akan aktif untuk berbicara dan 
menyampaikan aspirasinya."20 

 Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa siswa, Dalam penilaian 

kecerdasan interpersonal peserta didik di SMPN 2 Segeri Kabupaten Pangkep, 

ditemukan variasi dalam kemampuan dan pendekatan siswa dalam 

memahami dan berinteraksi dengan orang lain.  Nur Azizah (Kelas 8) merasa 

mudah dalam memahami perasaan orang lain dan secara aktif menyampaikan 

pendapat dalam diskusi kelompok dengan cara membagikan tugas dan 

menjelaskan pendapat menggunakan contoh yang gampang. Dia merasa 

pendapatnya didengarkan dengan baik oleh teman-temannya. "Dengan cara 

menjelaskan menggunakan contoh yang gampang." "Mudah juga sih."21 

                                                             

18Nur Aliyah, S.Pd.I, Data wawancara dengan guru kelas SMPN 2 Segeri. Tanggal 26 
Juli 2024. Pukul 10.15 WIB. 

19Nur Aliyah, S.Pd.I, Data wawancara dengan guru kelas SMPN 2 Segeri. Tanggal 26 
Juli 2024. Pukul 10.15 WIB. 

20Nur Aliyah, S.Pd.I, Data wawancara dengan guru kelas SMPN 2 Segeri. Tanggal 26 
Juli 2024. Pukul 10.15 WIB. 

21Nur Azizah, Data wawancara dengan siswa SMPN 2 Segeri. Tanggal 26 Juli 2024. 
Pukul 09.15 WIB. 
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Sebaliknya, Vina Astra Hayu (Kelas 7) mengalami pemahaman yang 

bervariasi tentang perasaan orang lain, tetapi merasa pendapatnya didengar 

dengan baik. Dalam diskusi, dia memulai dengan memberi salam dan sering 

menasehati saat berhadapan dengan pendapat yang berbeda. "Kadang iya 

kadang tidak."22 

 Nur Astilah (Kelas 7) merasa kesulitan dalam memahami perasaan 

orang lain dan kadang merasa pendapatnya tidak selalu didengar. Cara dia 

menyampaikan pendapat dalam diskusi adalah dengan memberikan jawaban 

secara langsung, dan dia tidak selalu mengetahui cara merespons pendapat 

yang berbeda. "Tidak." "Langsung memberikan jawaban."23 

 Sedangkan Nur Hikmah (Kelas 9) merasa kadang-kadang mampu 

memahami perasaan orang lain dan kadang merasa pendapatnya didengar. 

Dia tidak yakin dengan cara menyampaikan pendapat dalam diskusi, tetapi 

selalu menghargai pendapat yang berbeda. "Kadang iya kadang tidak."24 

 Klasifikasi ini menunjukkan bahwa ada perbedaan dalam pemahaman 

dan strategi siswa dalam berinteraksi dan menyampaikan pendapat, serta 

bagaimana mereka merespons perbedaan pendapat dalam konteks kelompok. 

Penilaian dilakukan melalui pertanyaan kritis, ulangan harian, dan UTS, serta 

observasi langsung selama diskusi kelompok untuk mengidentifikasi 

keterampilan sosial siswa. Hasil wawancara dengan siswa mengungkapkan 

adanya variasi dalam kemampuan mereka dalam memahami perasaan orang 

lain dan berinteraksi dalam kelompok. Siswa seperti Nur Azizah menunjukkan 

                                                             
22Vina Astra Hayu, Data wawancara dengan siswa SMPN 2 Segeri. Tanggal 26 Juli 

2024. Pukul 09.30 WIB. 

23Nur Astilah, Data wawancara dengan siswa SMPN 2 Segeri. Tanggal 26 Juli 2024. 
Pukul 09.45 WIB. 

24Nur Hikmah, Data wawancara dengan siswa SMPN 2 Segeri. Tanggal 26 Juli 2024. 
Pukul 10.00 WIB. 
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kemudahan dalam memahami perasaan orang lain dan berkomunikasi secara 

aktif, sedangkan siswa lain seperti Vina Astra Hayu dan Nur Hikmah 

mengalami pemahaman yang bervariasi dan kadang-kadang merasa pendapat 

mereka tidak selalu didengar.  

4) Faktor Pendukung dan Penghambat Penerapan Teori Kognitif dalam 

Mengembangkan Kecerdasan Interpersonal di SMPN 2 Segeri 

Kabupaten Pangkep 

 Dalam setiap kegiatan pembelajaran, maka tentunya akan selalu 

memiliki kelebihan dan kekurangan yang berkait erang dengan aspek 

pendukung dan aspek penghambat. Hal tersebut juga terjadi dalam penerapan 

Teori Kognitif dalam Mengembangkan Kecerdasan Interpersonal di SMPN 2 

Segeri Kabupaten Pangkep. Faktor Pendukung tersebut diantaranya Peran 

guru sebagai fasilitator yang memberikan berbagai strategi pembelajaran 

untuk mendukung interaksi sosial dan Keaktifan siswa dalam diskusi 

kelompok. Adapaun yang menjadi  Faktor Penghambat yaitu masih ada Siswa 

yang memiliki keterampilan sosial rendah dan kurang aktif dalam diskusi 

kelompok dan Variasi dalam pemahaman siswa terhadap metode pengajaran 

yang berbeda. Untuk mengatasi kendala tersebut, maka guru harus melakukan 

upaya yang bisa menjadi solusi, hal tersebut telah dijelaskna oleh Ibu Nur 

Aliyah, S.Pd.I sebagai berikut: 

"Mengatasi kendala saya biasanya kalau ada kendala yang terjadi di 
lapangan maka saya akan mencari tahu terlebih dahulu kendalanya dan 
kemudian saya memikirkan bagaimana cara menyelesaikan kendala 
tersebut. Cara saya menyelesaikan konflik antar personal yang terjadi 
maka saya akan menjadi penengah terhadap konflik dan permasalahan 
tersebu. Saya biasanya selalu melakukan refleksi di akhir pelajaran, "25 

                                                             

25Nur Aliyah, S.Pd.I, Data wawancara dengan guru kelas SMPN 2 Segeri. Tanggal 26 
Juli 2024. Pukul 10.15 WIB. 
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b. Hasil Observasi 

1. Dimensi Social Sensivity 

a) Kesadaran Diri dan Sosial 

(1) Sensitivitas terhadap Perubahan Emosi Teman 

Nur Azizah terlihat peka terhadap perubahan emosi temannya. Ketika 

temannya terlihat cemas sebelum presentasi, ia memberikan dukungan moral 

dan semangat, menunjukkan kepekaannya terhadap kondisi emosional orang 

lain. 

(2) Menunjukkan Perilaku Prososial dalam Interaksi Sehari-hari 

Vina Astra Hayu menunjukkan perilaku prososial dengan sering 

membantu temannya yang kesulitan mengerjakan tugas. Ia juga sering terlihat 

berbagi alat tulis dan menawarkan bantuan tanpa diminta. 

(3) Kemampuan Mengembangkan Relasi Sosial 

(a) Kemampuan menjalin pertemanan baru   

 Beberapa siswa, seperti Nur Azizah dan Nur Hikmah, terlihat aktif 

dalam berinteraksi dengan siswa baru. Mereka memperkenalkan diri dan 

mengajak siswa baru bergabung dalam kelompok diskusi. Ini menunjukkan 

kemampuan mereka dalam menjalin pertemanan baru dengan cepat dan 

efektif. 

(b) Partisipasi dalam kegiatan kelompok   

 Saat kegiatan kelompok, siswa-siswa seperti Vina Astra Hayu dan Nur 

Astilah berperan aktif. Mereka tidak hanya berkontribusi dalam tugas yang 
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diberikan tetapi juga membantu mengorganisir kelompoknya. Hal ini 

menunjukkan partisipasi yang tinggi dalam kegiatan kelompok. 

(c) Empati 

(1) Respons terhadap perasaan teman   

Ketika salah satu teman sekelas merasa sedih karena tidak memahami 

pelajaran, Nur Hikmah menunjukkan respons empati dengan mendekati dan 

menanyakan apa yang salah. Ia kemudian membantu menjelaskan materi yang 

sulit dipahami oleh temannya. 

(2) Kemampuan memahami perspektif orang lain 

Selama diskusi kelompok, Nur Astilah mencoba memahami pendapat 

temannya yang berbeda dengan pendapatnya sendiri. Ia mendengarkan 

dengan seksama sebelum memberikan tanggapan, menunjukkan 

kemampuannya dalam memahami perspektif orang lain. 

2. Dimensi Social Insight 

a) Pemecahan Masalah Sosial 

(1) Pendekatan win-win solution dalam konflik   

 Saat terjadi perbedaan pendapat dalam kelompok, Nur Hikmah 

mengusulkan solusi yang menguntungkan kedua belah pihak. Ia mencari cara 

agar semua anggota kelompok merasa puas dengan keputusan yang diambil. 

(2) Inisiatif dalam mencari solusi bersama  

 Ketika kelompok menghadapi kesulitan dalam menyelesaikan tugas, 

Nur Astilah mengambil inisiatif untuk mengajak semua anggota kelompok 

berdiskusi mencari solusi bersama. Ia memastikan setiap anggota 

memberikan masukan dan mencari jalan tengah dari semua ide yang ada. 
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3. Dimensi Social Communication 

a) Komunikasi Efektif 

(1) Kejelasan dalam menyampaikan ide   

 Dalam presentasi kelompok, Nur Azizah mampu menyampaikan ide-

idenya dengan jelas dan terstruktur. Ia menggunakan bahasa yang mudah 

dipahami dan memastikan semua anggota kelompok mengerti apa yang 

disampaikannya. 

(2) Kemampuan mendengarkan dengan aktif   

 Vina Astra Hayu menunjukkan kemampuan mendengarkan dengan 

aktif saat temannya berbicara. Ia memberikan perhatian penuh, mengangguk 

sebagai tanda mengerti, dan memberikan tanggapan yang relevan setelah 

temannya selesai berbicara. 

B. Pembahasan 

1. Penerapan Teori Kognitif Peserta Didik di SMPN 2 Segeri Kabupaten 

Pangkep 

Teori kognitif membahas tentang bagaimana skema, atau cara 

seseorang memahami lingkungannya, terbentuk dan berkembang. Dalam 

konteks ini, skema adalah representasi mental yang diperoleh dan 

berkembang seiring waktu. Berbeda dengan teori nativisme yang menyatakan 

bahwa pengetahuan dan kemampuan bawaan sudah ada sejak lahir, teori ini 

termasuk dalam golongan konstruktivisme. Konstruktivisme berpendapat 
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bahwa kemampuan kognitif manusia terbentuk melalui interaksi aktif dengan 

lingkungan sekitarnya.26 

Dalam teori kognitif, tujuan utama adalah meningkatkan keterampilan 

berpikir, yang mencakup kemampuan dasar seperti memori, serta 

keterampilan menyelesaikan masalah. Proses ini bertujuan agar peserta didik 

dapat menghubungkan dan mengintegrasikan berbagai ide, gagasan, persepsi, 

metode, atau prosedur untuk memecahkan masalah.27 Harapannya, peserta 

didik dapat mengembangkan keterampilan ini secara menyeluruh melalui 

pengalaman mereka, yang memungkinkan mereka untuk menganalisis dan 

menyelesaikan masalah yang mereka hadapi. 

Teori kognitif menekankan bahwa pembelajaran adalah aktivitas 

mental yang terjadi dan berkembang secara alami dalam proses kognisi 

individu. Lingkungan yang kaya menyediakan berbagai objek untuk diamati, 

dan menurut Schunk, teori pembelajaran kognitif sosial mengklaim bahwa 

orang belajar dari lingkungan sosial mereka.28 Prinsip utama dari paradigma 

kognitif adalah bahwa keberhasilan belajar akan terlihat ketika materi, 

strategi, atau media yang digunakan oleh pendidik disesuaikan dengan 

perkembangan kognitif peserta didik melalui pengalaman mereka. Dengan 

demikian, pembelajaran harus dirancang sesuai dengan kebutuhan peserta 

didik. 

                                                             

26Fadhil Muhammad, Alghi Fari Majid dan Suyadi. (2020). Penerapan Teori Belajar 
Behavioristik dalam Pembelajaran PAI. Jurnal Ilmiah Bimbingan dan Konseling, 1 (3), 96. 

27Karya, Wayan. (2017). Asumsi Dasar Teori Kognitif, Behavioristik dan Humanistik.” 
Jurnal Bawi Ayah, 8 (2), 40-48. 

28Rosyid, M. Fairuz dan Umi Baroroh. (2019). Teori Belajar Kognitif dan Implikasinya 
Dalam Pembelajaran Bahasa Arab. Lisanuna, 9 (1), 92-110. 
http://dx.doi.org/10.22373/ls.v9i1.673 5 
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Berdasarkan hasil wawancara, bisa dipahami bahwa penerapan teori 

kognitif pada saat proses pembelajaran di SMPN 2 Segeri Kabupaten Pangkep 

berfokus pada cara berpikir dalam menyelesaikan persoalan. Pemahaman ini 

membantu guru dalam memahami cara belajar peserta didik, adapun 

penerapan Teori Kognitif dalam Proses Belajar-Mengajar di SMPN 2 Segeri 

menunjukkan bahwa guru Menggunakan strategi bertanya kepada siswa 

tentang pengetahuan awal mereka sebelum mulai menjelaskan materi baru. 

Ini membantu dalam menilai pemahaman awal siswa. Penilaian Pemahaman 

Peserta Didik Berdasarkan Teori Kognitif yang dilakukan di SMPN 2 Segeri 

dilakukan melalui soal-soal yang diberikan dan menganalisis jawaban mereka. 

Adapun teori kognitif ini dapat membantu guru memahami cara belajar 

peserta didik dan mengetahui seberapa jauh anak-anak bisa memahami 

materi yang diajarkan selama di kelas. 

Penerapan Teori Kognitif selama pembelajaran bagi Peserta Didik di 

SMPN 2 Segeri Kabupaten Pangkep juga harus diikuti ketersediaan siswa 

untuk memperhatikan guru ketika mengajar metode pengajaran menjadi 

efektif dan membantu dalam memahami materi. Akan tetapi masih terdapat 

beberapa siswa yang merasa bahwa tidak sepenuhnya penerapan teori 

kognitif dapat membantu siswa memahami pembelajaran sehingga dalam hal 

ini guru harus dapat melakukan penyesuaian metode pengajaran untuk 

memenuhi kebutuhan belajar yang beragam di kelas.  

Penerapan teori kognitif selama pembelajaran di SMPN 2 Segeri dengan 

memberikan soal dan menganalisis jawaban siswa, memiliki keterkaitan erat 

dengan dimesi penguasaan keterampilan komunikasi sosial atau Social 

communication karena dapat melatih kemampuan mendengarkan dengan 
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aktif dan kejelasan siswa dalam menyampaikan ide.29 Penerapan teori kognitif 

membantu siswa dalam mengorganisir dan mengkomunikasikan informasi 

dengan jelas dan terstruktur sehingga dalam hal ini membuktikan bahwa teori 

kognitif berperan dalam pengembangan keterampilan komunikasi efektif. 

Penerapan teori kognitif juga dapat melatih kemampuan mendengarkan 

secara aktif, dimana hal tersebut sangat penting bagi siswa untuk memahami 

dan memproses informasi dari orang lain sehingga dapat membantu siswa 

dalam berinteraksi secara lebih efektif. 

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi diatas, bisa disimpulkan 

bahwa penerapan Teori Kognitif di SMPN 2 Segeri Kabupaten Pangkep 

menunjukkan bahwa guru memanfaatkan teori ini dengan bertanya tentang 

pengetahuan awal siswa dan menganalisis jawaban soal untuk menilai 

pemahaman mereka. Teori Kognitif berfokus pada cara berpikir siswa dalam 

menyelesaikan masalah yang dapat membantu guru dalam memahami dan 

menilai cara belajar peserta didik.  

Hasil pembahasan penerapan teori kognitif di SMPN 2 Segeri 

Kabupaten Pangkep sejalan dengan beberapa penelitian terdahulu yang 

menggarisbawahi pentingnya strategi pembelajaran yang sesuai dengan 

perkembangan kognitif siswa. Hasil penelitian Dian Andesta Bujuri tentang 

"Analisis Perkembangan Kognitif Anak Usia Dasar dan Implikasinya dalam 

Kegiatan Belajar Mengajar" menunjukkan bahwa memahami perkembangan 

kognitif anak sangat penting untuk efektivitas proses belajar mengajar.30 

                                                             

29Risa Handini, “Kecerdasan Interpersonal pada Siswa Kelas IV SD Negeri Kembaran 
Kulon 1”, Skripsi (Yogyakarta: Fak.Ilmu Pendidkan Universitas Negeri Yogyakarta), h.14-15. 

30Dian Andesta Bujuri, Analisis Perkembangan Kognitif Anak Usia Dasar dan 
Implikasinya dalam Kegiatan Belajar Mengajar, Journal homepage: 
www.ejournal.almaata.ac.id/literasi. 
httpsejournal.almaata.ac.idindex.phpLITERASIarticleview720993 (diakses tanggal 24-8-
2022). 

http://www.ejournal.almaata.ac.id/literasi
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Seperti yang ditemukan di SMPN 2 Segeri, pengetahuan tentang 

perkembangan kognitif membantu guru dalam menilai pemahaman awal 

siswa dan merancang strategi pembelajaran yang tepat untuk memaksimalkan 

penyerapan materi. Pengetahuan tentang perkembangan kognitif sangat 

penting bagi guru karena memungkinkan mereka untuk menilai pemahaman 

awal siswa secara akurat dan merancang strategi pembelajaran yang lebih 

efektif. Dengan memahami tahapan perkembangan kognitif siswa, guru dapat 

menyesuaikan pendekatan pengajaran dan materi yang disampaikan agar 

sesuai dengan tingkat pemahaman dan kemampuan mereka. Hal ini tidak 

hanya membantu dalam mengidentifikasi area di mana siswa mungkin 

memerlukan dukungan tambahan, tetapi juga memastikan bahwa strategi 

pembelajaran yang diterapkan dapat memaksimalkan penyerapan materi. 

Dengan demikian, guru dapat menciptakan pengalaman belajar yang lebih 

terfokus dan berdampak, yang pada gilirannya mendukung perkembangan 

kognitif siswa secara optimal. 

Selain itu, penelitian Rifqiyyatush Sholihah Al-Mahiroh tentang 

"Kontribusi Teori Kognitif Robert M. Gagne dalam Pembelajaran Pendidikan 

Agama Islam" juga sejalan dengan hasil penelitian.31 Hasil penelitiannya 

menunjukkan bahwa sembilan langkah pembelajaran dari Gagne membantu 

dalam struktur pembelajaran yang sistematis dan efektif. Di SMPN 2 Segeri, 

penerapan strategi bertanya untuk mengakses pengetahuan awal siswa dan 

penggunaan soal untuk menganalisis jawaban mereka mencerminkan tahapan 

pembelajaran yang berfokus pada keterlibatan aktif dan bimbingan belajar, 

hal ini sejalan dengan pendekatan Gagne yang menekankan pada keterlibatan 

                                                             

31Rifqiyyatush Sholihah Al-Mahiroh, Kontribusi Teori Kognitif Robert M. Gagne dalam 
Pembelajaran Pendidikan Agama Islam, Qalamuna - Jurnal Pendidikan, Sosial, dan Agama | Vol. 
12 No. 2 (2020). h. 125. 
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siswa dalam proses pembelajaran. Penerapan strategi bertanya untuk 

mengakses pengetahuan awal siswa dan penggunaan soal untuk menganalisis 

jawaban mereka merepresentasikan pendekatan pembelajaran yang 

menekankan keterlibatan aktif dan bimbingan belajar.  

Melalui kegiatan bertanya, guru dapat menggali pemahaman siswa 

secara mendalam dan memberikan umpan balik yang relevan, sementara 

analisis jawaban memungkinkan guru untuk menilai pemahaman dan 

memberikan bimbingan yang diperlukan. Pendekatan ini mempromosikan 

keterlibatan siswa dalam proses belajar dengan mengarahkan perhatian 

mereka pada pemecahan masalah dan refleksi aktif, yang sejalan dengan teori 

Gagne yang menekankan pentingnya keterlibatan dan partisipasi siswa untuk 

mencapai hasil pembelajaran yang efektif. 

Penelitian Sitti Aisyah Mu’min tentang "Teori Perkembangan Kognitif 

Jean Piaget" juga mendukung hasil pembahasan penelitian ini. Mengutip 

Penelitian Sitti Aisyah yang menjelaskan dalam penelitiannya bahwa Piaget 

menyatakan bahwa anak-anak melalui tahap-tahap perkembangan kognitif 

yang berbeda, yang mempengaruhi cara mereka memahami dan memproses 

informasi.32 Di SMPN 2 Segeri, penerapan teori kognitif dengan mengajukan 

pertanyaan awal dan menganalisis jawaban siswa membantu guru memahami 

pada tahap mana perkembangan kognitif siswa berada, sehingga mereka 

dapat menyesuaikan metode pengajaran untuk memenuhi kebutuhan belajar 

yang beragam. 

Penyesuaian tersebut penting untuk memastikan bahwa setiap siswa 

dapat mengikuti pelajaran sesuai dengan tingkat kemampuan kognitif mereka. 

Melalui penyesuaian terhadap materi, metode, dan pendekatan pengajaran, 

                                                             

32Sitti Aisyah Mu’min, Teori Perkembangan Kognitif Jean Piaget Jurnal Al-Ta’dib Vol. 6 
No. 1 Januari-Juni 2013, h. 99. (diakses tanggal 24-8-2022). 
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guru dapat memberikan dukungan yang tepat dan sesuai dengan tingkat 

pemahaman masing-masing siswa. Dukungan tersebut pada akhirnya akan 

mendorong siswa untuk belajar dengan cara yang sesuai dengan 

perkembangan kognitif mereka, sehingga mereka dapat mengatasi tantangan 

pembelajaran dengan lebih baik dan mencapai potensi penuh mereka. 

Penyesuaian tersebut tidak hanya memfasilitasi proses belajar yang lebih 

efektif tetapi juga memastikan bahwa setiap siswa memperoleh pengalaman 

belajar yang sesuai dengan kebutuhan individu mereka. 
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2. Kecerdasan Interpersonal Peserta Didik di SMPN 2 Segeri 

Kabupaten Pangkep 

Kecerdasan interpersonal merupakan kemampuan yang digunakan 

dalam berkomunikasi, kemampuan memahami dan berinteraksi dengan orang 

lain sebagai sesuatu hal yang penting untuk membangun jaringan atau relasi 

khususnya dalam beinteraksi secara sosial. Hal ini menyebabkan kecerdasan 

interpersonal makin dikembangkan mengingat besarnya peranan dari 

kecerdasan ini. Inti dari kecerdasan interpersonal adalah bahwa setiap orang 

diciptakan untuk berhubungan dengan orang lain. Hal ini menunjukkan bahwa 

kecerdasan intepersonal merupaka kecerdasan yang mulai disadari dan 

dianggap sebagai hal yang penting untuk menjalin komunikasi antar 

individu.33 

Hubungan yang terjalin baik akan memicu perilaku penyelarasan 

timbal balik sehingga semua yang terlibat akan merasa nyaman. Penyelarasan 

dapat dilakukan melalui proses mendengarkan dan berbicara. Melalui proses 

mendengarkan seseorang mampu memahami lebih baik serta dapat menyerap 

informasi dengan baik. Proses mendengarkan merupakan proses 

mendengarkan pembicaraan yang melibatkan proses konsentrasi secara 

penuh.34 

Pengembangan Kecerdasan Interpersonal Peserta Didik dapat 

dilakukan melalui penerapan strategi pembelajaran, dimana dalam hal ini Ibu 

Nur Aliyah, S.Pd.I, selaku guru SMPN 2 Segeri Kabupaten Pangkep 

                                                             
33Vina Khoirun Nisa & Yuyun Zunairoh, Menumbuhkan Rasa Percaya Diri Anak dan 

Interpersonal Skill melalui Individual Competition di Dusun Jombok, Kontribusi: Jurnal 
Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat, Vol. 2 No. 2, Mei 2022, hal. 83-93. ISSN: 2747-
2027 (Print) / 2747-2035 (Online). DOI: https://doi.org/10.53624/kontribusi.v2i2.75. 

34Siti Aminah, Pentingnya Mengembangkan Ketrampilan Mendengarkan Efektif dalam 
Konseling, Jurnal EDUCATIO: Jurnal Pendidikan Indonesia, Volume 4 No. 2, November 2018, 
hlm. 108-114. DOI: https://doi.org/10.29210/120182203 

https://doi.org/10.29210/120182203
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menggunakan strategi pembelajaran multi strategi seperti diskusi kelompok 

dan kegiatan sosial di kelas untuk mendukung interaksi sosial antar siswa. 

Terkait kegiatan sosial dan diskusi kelompok tersebut, maka dapat 

diintegrasikan melalui pembelajaran kognitif yang dilakukan dengan 

memberikan persoalan yang dijawab secara masing-masing siswa, lalu di 

diskusikan dalam kelompok untuk meningkatkan interaksi sosial. Guru dalam 

hal ini juga menjadi teladan bagi siswa untuk meningkatkan kecerdasan 

interpersonal sehingga harus mampu memberikan contoh kegiatan yang 

mendukung interaksi sosial antar siswa. 

Berdasarkan hasil wawancara dengan siswa di SMPN 2 Segeri 

Kabupaten Pangkep mengenai pengembangan kecerdasan interpersonal, 

ditemukan beberapa pola umum dan perbedaan cara siswa berinteraksi dan 

berkolaborasi dengan teman-temannya. Hasil wawancara dengan Nur Azizah 

dari kelas 8 menunjukkan bahwa peran teman-temannya dalam membantu 

memahami materi yang sulit adalah melalui diskusi dan kerja sama. Nur 

Azizah juga menyebutkan bahwa bekerja sama dengan teman dalam tugas 

kelompok melibatkan proses diskusi terhadap suatu permasalahan yang 

diberikan oleh guru, dan seringkali menjadi topik permasalahan tersebut 

sebagai cara untuk memulai komunikasi dan melakukan diskusi di luar jam 

pelajaran. Pengembangan Kecerdasan Interpersonal Peserta Didik di SMPN 2 

Segeri Kabupaten Pangkep juga di lakukan dengan membuat kelompok 

belajar, dan masing-masing anggota dari kelompok belajar tersebut akan 

mendapatkan tugas yang telah dibagi dan disepakati dalam kelompok.  Dalam 

pembagian tugas kelompok, siswa menjelaskan bahwa tugas dibagi 

berdasarkan peran seperti moderator, pembaca, dan penulis. 
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Kesulitan siswa dalam memahami materi yang diajarkan juga 

mendorong mereka untuk berinteraksi dan berkomunikasi dengan teman 

sehingga akan memengaruhi tingkat pengembangan kecerdasan interpersonal 

mereka. Proses berbicara dapat membantu seseorang melakukan 

penyelarasan. Proses berbicara dua arah akan memudahkan komunikan dan 

komunikator bertukar informasi. gaya berbicara seseorang dalam 

memberikan isyarat tentang kemampuannya dalam mendengarkan secara 

mendalam akan memudahkan koneksi-koneksi yang tulus dalam merespon 

apa yang disampaikan orang lain. Hal ini sesuai dengan hasil wawancara 

dimana Vina Astra Hayu dari kelas 7 dan Nur Hikmah dari kelas 9 yang 

menjelaskan bahwa terdapat beberapa teman yang turut membantu melalui 

bantuan langsung atau memberikan contoh konkrit yang memudahkan 

memperoleh pemahaman terhadap materi-materi yang sulit dan 

menyelesaikan tugas kelompok melalui diskusi dan pengerjaan bersama. 

Pengembangan Kecerdasan Interpersonal Peserta Didik di SMPN 2 

Segeri Kabupaten Pangkep dilakukan membuat kelompok belajar, diskusi 

bersama baik di kelas maupun di luar jam pembelajaran terutama untuk 

memantapkan materi-materi yang sulit di pahami. Aktivitas tersebut memiliki 

korelasi erat dengan dimesi Social sensivity atau sensivitas sosial, yaitu 

kemampuan anak untuk mampu merasakan dan mengamati reaksi-reaksi atau 

perubahan sosial orang lain yang ditunjukkannya baik secara verbal maupun 

non-verbal.35 Hal ini mengingat dalam proses diskusi bersama baik di kelas 

maupun di luar jam pembelajaran serta melalui interaksi dengan kelompok 

belajar maka akan melatih Kecerdasan interpersonal siswa terutama 

                                                             
35Monawati, Hubungan Antara Kecerdasan Interpersonal dengan Prestasi Belajar, 

Jurnal Pesona Dasar Pendidikan Guru Sekolah Dasar (PGSD) Universitas Syiah Kuala, Vol. 3 
No. 3, April 2015, hal. 21-32. ISSN: 2337-9227. 
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kemampuannya untuk menjalin pertemanan baru dan melatih respons yang 

tepat terhadap perasaan teman dalam interaksi yang terjadi. 

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi yang telah dilakukan, bisa 

disimpulkan bahwa pengembangan kecerdasan interpersonal peserta didik di 

SMPN 2 Segeri Kabupaten Pangkep diperkuat melalui penerapan strategi 

pembelajaran yang melibatkan diskusi kelompok dan kegiatan sosial, 

sebagaimana dijelaskan oleh Ibu Nur Aliyah, S.Pd.I. Strategi ini mencakup 

penggunaan persoalan yang dijawab secara individu dan kemudian 

didiskusikan dalam kelompok, yang mendukung interaksi sosial antar siswa. 

Interaksi sosial antar siswa berperan signifikan dalam melatih ketepatan 

empatik mereka, karena melalui interaksi tersebut, siswa belajar untuk 

memahami dan merasakan perspektif serta perasaan orang lain. Ketepatan 

empatik adalah kemampuan yang mampu membedakan penasihat paling 

cerdik, pejabat paling diplomatis, negosiator paling efektif, politikus paling 

dapat dipilih, penjual paling produktif, guru paling sukses, dan terapis paling 

berwawasan dengan kata lain merupakan kunci dari kesuksesan dalam 

berkomunikasi dengan orang lain. 

Ketika siswa berkomunikasi, berdiskusi, dan bekerja sama dalam 

kelompok, mereka menghadapi berbagai sudut pandang dan situasi emosional 

yang berbeda. Proses ini memupuk kemampuan mereka untuk mengenali dan 

merespons emosi serta kebutuhan teman sebayanya dengan lebih sensitif dan 

tepat. Sebagai hasilnya, interaksi sosial yang intensif tidak hanya memperkaya 

keterampilan komunikasi siswa tetapi juga memperdalam empati mereka dan 

membantu mereka membangun hubungan yang lebih harmonis dalam 

interaksi sosialnya. 
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Hasil pembahasan pengembangan kecerdasan interpersonal peserta 

didik di SMPN 2 Segeri Kabupaten Pangkep sejalan dengan penelitian 

terdahulu yang menekankan pentingnya interaksi sosial dalam proses belajar 

mengajar. Penelitian dari Rochanda Wiradintana dengan judul “Revolusi 

Kognitif Melalui Penerapan Pembelajaran Teori Bruner dalam 

Menyempurnakan Pendekatan Perilaku (Behavioural Approach)”,  

menunjukkan bahwa diskusi kelompok efektif dalam meningkatkan 

keterampilan sosial dan hasil belajar siswa. Seperti yang diterapkan di SMPN 

2 Segeri, strategi pembelajaran multi-strategi yang melibatkan diskusi 

kelompok dan kegiatan sosial terbukti mendukung interaksi sosial antar 

siswa, yang pada akhirnya mengembangkan kecerdasan interpersonal 

mereka. 

Hasil pembahasan ini juga sejalan dengan penelitian dari Sulastri 

dengan judul penelitian “Penerapan Teori Kognitif Sosial Dalam Pembelajaran 

di SD/Mi (Analisis Pemikiran Albert Bandura)”. Penelitian Sulastri tersebut 

memaparkan bahwa pembelajaran Kognitif, seperti kerja kelompok dan 

diskusi, dapat meningkatkan kecerdasan interpersonal siswa dengan 

mendorong mereka untuk berkolaborasi, berkomunikasi, dan berbagi ide.36 Di 

SMPN 2 Segeri, pembuatan kelompok belajar dan pembagian tugas 

berdasarkan peran menunjukkan bahwa pendekatan kooperatif ini membantu 

siswa dalam berinteraksi lebih efektif, memahami materi, dan menyelesaikan 

tugas bersama. 

Terdapat pula penelitian dari Yossita Wisman dengan judul “Teori 

Belajar Kognitif Dan Implementasi Dalam Proses Pembelajaran” juga 

mendukung hasil pembahasan ini. Yossita menyimpulkan bahwa peran guru 

                                                             
36Sulastri, Penerapan Teori Kognitif Sosial Dalam Pembelajaran di SD/MI (Analisis 

Pemikiran Albert Bandura) AL-ASHR 1, no.1 (Maret 2016): h. 139. 
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sebagai fasilitator sangat penting dalam mengembangkan keterampilan 

interpersonal siswa melalui contoh dan bimbingan langsung. Di SMPN 2 

Segeri, Ibu Nur Aliyah, S.Pd.I, yang menggunakan strategi pembelajaran multi-

strategi dan bertindak sebagai teladan bagi siswa, memainkan peran yang 

mirip dengan yang digambarkan Nurdin, dimana guru harus mampu 

memberikan contoh kegiatan yang mendukung interaksi sosial antar siswa, 

sehingga mengembangkan kecerdasan interpersonal mereka secara lebih 

efektif. 

3. Kecerdasan Interpersonal Melalui Penerapan Teori Kognitif 

Peserta Didik di SMPN 2 Segeri Kabupateen Pangkep 

Kecerdasan interpesonal sangat berguna untuk belajar dan menjalani 

kehidupan yang bermanfaat di tengah masyarakatnya. Kecerdasan 

intrapersonal menjadi suatu kemampuan yang dibutuhkan untuk mengenal 

perasaan-perasaan yang ada pada diri sendiri, seperti perasaan senang 

ataupun sedih sehingga individu yang memiliki kecerdasan interpersonal akan 

mudah mengenal perasaan yang timbul dalam dirinya. Kecerdasan 

interpersonal tidak hanya terkait dengan kemampuan mengenal perasaan 

namun juga kemampuan introspeksi diri yang membuka peluang untuk 

merefleksi diri sehingga menyadari semua aspek dalam diri, seperti 

pengetahuan tentang perasaan sendiri, proses berpikir, refleksi diri dan rasa 

tentang hasrat yang dimiliki.37 Inti dari kecerdasan intrapersonal adalah 

memahami identitas diri dan kemampuan untuk mengenal kekuatan dan 

kelemahan diri sendiri. 

                                                             
37Arna Ningsih, Abd Muis, & Nurhayati B, Hubungan antara Kecerdasan Intrapersonal 

dan Kecerdasan Interpersonal dengan Hasil Belajar Kognitif Biologi Peserta Didik Madrasah 
Aliyah DDI Kanang, dalam Prosiding Seminar Nasional Biologi FMIPA UNM: Menjadi Peneliti 
dan Pendidik Penggerak Bidang Biologi di Era Merdeka Belajar, Makassar, 23 Juli 2022, hlm. 
10. 
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Termasuk cara penilaian hasil kecerdasan interpersonal melalui 

penerapan teori kognitif untuk peserta didik di SMPN 2 Segeri Kabupaten 

Pangkep, adalah dengan menerapkan indikator dimana dalam hal ini Ibu Nur 

Aliyah, S.Pd.I, akan membuat satu pertanyaan yang memancing siswa untuk 

berpikir kritis dan menjawab secara kritis pertanyaan tersebut. Ibu Nur 

Aliyah, S.Pd.I juga melakukan evaluasi melalui soal-soal yang memiliki 

hubungan dengan materi yang diajarkan, baik pada soal UTS ataupun dalam 

soal ulangan harian untuk dapat lebih meningkatkan kecerdasan 

interpersonal siswa. Hasil kecerdasan interpersonal melalui penerapan teori 

kognitif sangat terlihat dalam keterampilan komunikasi yang menjadi fokus 

pengembangan, dimana dalam hal ini guru Ibu Nur Aliyah, S.Pd.I, 

menggunakan strategi demonstrasi dan diskusi untuk meningkatkan 

keterampilan komunikasi siswa. Penerapan teori kognitif dalam pembelajaran 

di SMPN 2 Segeri juga bertujuan menghasilkan kecerdasan interpersonal 

terutama dalam hal melatih siswa untuk berempati dan memahami perasaan 

orang lain. Untuk mencapai hasil tersebut maka  Ibu Nur Aliyah, S.Pd.I juga 

mengajarkan siswa agar membiasakan saling membantu dan saling menolong 

apabila ada teman yang membutuhkan bantuan. 

Untuk mendapatkan hasil kecerdasan interpersonal yang optimal bagi 

peserta didik SMPN 2 Segeri melalui penerapan teori kognitif, maka dalam 

prosesnya, Ibu Nur Aliyah, S.Pd.I juga harus mengidentifikasi siswa yang 

memiliki keterampilan sosial yang rendah.  Proses identifikasi tersebut 

dilakukan pada saat siswa melakukan kerjasama kelompok atau diskusi di 

mana guru dapat mengidentifikasi tingkat kecerdasan interpersonal siswa. 

Siswa yang memiliki keterampilan sosial dan kecerdasan interpersonal yang 
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baik, cenderung aktif untuk berbicara dan menyampaikan aspirasinya ketika 

proses diskusi, dan begitu pula sebaliknya. 

Terkait hasil penilaian kecerdasan interpersonal peserta didik di SMPN 

2 Segeri Kabupaten Pangkep, ditemukan variasi dalam kemampuan dan 

pendekatan siswa dalam memahami dan berinteraksi dengan orang lain.  Nur 

Azizah dari Kelas 8 memiliki kecerdasan interpersonal yang baik karena 

merasa mudah dalam memahami perasaan orang lain dan secara aktif 

menyampaikan pendapat dalam diskusi kelompok dengan cara menjelaskan 

pendapatnya menggunakan contoh yang gampang. Di lain sisi, Nur Azizah 

beranggapan bahwa saat ia menjelaskan pendapatnya, maka  pendapatnya 

didengarkan dengan baik oleh teman-temannya. Hal ini juga diperkuat hasil 

wawancara dengan  Vina Astra Hayu dari Kelas 7 yang merasa pendapatnya 

didengar dengan baik oleh temannya namun memiliki fluktuasi yang 

bervariasi dalam memahami perasaan temannya. Hal ini identik dengan apa 

yang di alami oleh Nur Hikmah dari Kelas 9 yang merasa kadang-kadang 

mampu memahami perasaan orang lain dan terkadang sulit untuk 

memahaminya. Seringkali Nur Hikmah juga tidak yakin dengan caranya 

menyampaikan pendapat dalam diskusi, tetapi ia selalu berusaha untuk 

menghargai pendapat yang berbeda. Perbedaan signifikan di alami oleh Nur 

Astilah dari Kelas 7 yang masih merasa kesulitan dalam memahami perasaan 

orang lain dan kadang merasa pendapatnya tidak selalu didengar serta begitu 

mengetahui cara merespons yang benar jika terdapat perbedaan pendapat. 

Klasifikasi ini menunjukkan bahwa ada perbedaan dalam pemahaman dan 

strategi siswa dalam berinteraksi dan menyampaikan pendapat, serta 

bagaimana mereka merespons perbedaan pendapat dalam konteks kelompok.  
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Perbedaan hasil kecerdasan interpersonal melalui penerapan teori 

kognitif di SMPN 2 Segeri tersebut mengindikasikan bahwa terdapat 

diferensiasi tingkat penguasaan Social insight, yaitu kemampuan anak untuk 

memahami dan mencari pemecahan masalah yang efektif dalam suatu 

interaksi sosial, sehingga masalah-masalah tersebut tidak menghambat 

apalagi menghancurkan relasi sosial yang telah dibangun anak. Keterkaitan 

antara Social insight terhadap hasil kecerdasan interpersonal terutama bisa 

ditinjau dari aspek penggunaan Pendekatan win-win solution dalam konflik 

yang membutuhkan kemampuan siswa untuk mencari solusi yang 

menguntungkan semua pihak dalam konflik sebagai bentuk integrasi teori 

kognitif dalam mengembangkan kecerdasan interpersonal.38  

Hal ini dapat dibuktikan dari hasil wawancara dan observasi dimana 

saat terjadi perbedaan pendapat dalam kelompok, Nur Hikmah seringkalli 

mengusulkan solusi yang menguntungkan kedua belah pihak dan agar semua 

anggota kelompok merasa puas dengan keputusan yang diambil. Keterkaitan 

lainnya bisa ditinjau dari adanya Inisiatif untuk mencari solusi bersama 

sebagai indikator bahwa siswa mampu bekerja sama dan mencari solusi yang 

bermanfaat bagi semua pihak. Hal ini juga dapat dilihat dari hasil wawancara 

dan observasi dimana ketika kelompok menghadapi kesulitan dalam 

menyelesaikan tugas, terdapat siswa bernama Nur Astilah yang menjadi 

inisiator dan mengambil inisiatif untuk mengajak semua anggota kelompok 

berdiskusi mencari solusi bersama. Nur Astilah mencoba agar setiap anggota 

bersedia memberikan masukan dan mencari jalan tengah dari semua ide yang 

ada. 

                                                             
38Zakiul Fuadi, Busri Endang, & Yuline, Analisis Kecerdasan Interpersonal Siswa Kelas 

XI Sekolah Menengah Atas Islam Haruniyah Pontianak, Jurnal FKIP Untan Pontianak, hlm. 1-8. 



99 

 

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi diatas, bisa disimpulkan 

bahwa hasil penilaian kecerdasan interpersonal melalui penerapan teori 

kognitif di SMPN 2 Segeri Kabupaten Pangkep dilakukan melalui pertanyaan 

kritis, ulangan harian, dan UTS, serta observasi langsung selama diskusi 

kelompok untuk mengidentifikasi keterampilan sosial siswa. Bisa disimpulkan 

bahwa terkait keterampilan sosial terdapat perbedaan dalam kemampuan 

siswa untuk memahami perasaan orang lain dan berinteraksi dalam 

kelompok. Terdapat siswa yang cenderung mudah dalam memahami perasaan 

orang lain dan berkomunikasi secara aktif, sedangkan terdapat siswa lainnya 

yang terkadang sulit memahami perasaan orang lain dan merasa pendapat 

mereka tidak selalu didengar. 

Hasil pembahasan mengenai hasil kecerdasan interpersonal melalui 

penerapan teori kognitif peserta didik di SMPN 2 Segeri Kabupaten Pangkep 

tersebut sejalan dengan penelitian terdahulu dari Triyono yang berjudul 

"Implementasi Teori Kognitif dalam Pembelajaran untuk Meningkatkan 

Keterampilan Sosial". Studi dari Triyono tersebut memaparkan bahwa 

penggunaan strategi pembelajaran yang mengintegrasikan teori kognitif, 

seperti memberikan pertanyaan kritis dan melakukan diskusi kelompok, 

dapat meningkatkan keterampilan komunikasi dan empati siswa. Dalam 

aktivitas pembelajaran yang diterapkan di  SMPN 2 Segeri, strategi yang 

digunakan oleh Ibu Nur Aliyah, S.Pd.I, terutama terkait penggunaan 

pertanyaan kritis dan evaluasi melalui ulangan harian, menunjukkan hasil 

yang selaras dalam upaya meningkatkan kecerdasan interpersonal siswa, 

khususnya dalam keterampilan komunikasi dan kemampuan memahami 

perasaan orang lain. 
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Penggunaan pertanyaan kritis dan evaluasi melalui ulangan harian 

dapat secara signifikan meningkatkan kecerdasan interpersonal siswa, 

terutama dalam hal keterampilan komunikasi dan memahami perasaan orang 

lain. Pertanyaan kritis mendorong siswa untuk berpikir lebih mendalam dan 

mempertimbangkan berbagai perspektif, sementara evaluasi melalui ulangan 

harian memberi kesempatan bagi siswa untuk merefleksikan dan 

menyampaikan pemahaman mereka secara jelas dan terstruktur. Proses ini 

tidak hanya memperkuat kemampuan mereka dalam berkomunikasi secara 

efektif tetapi juga membantu mereka dalam mengidentifikasi dan memahami 

perasaan serta reaksi orang lain sehingga dengan adanya intensitas yang 

tinggi dalam aktivitas yang menuntut evaluasi dan interaksi, siswa menjadi 

lebih mahir dalam membaca isyarat emosional dan merespons dengan empati, 

yang merupakan komponen utama dari kecerdasan interpersonal. 

Hasil diatas tersebut sejalan dengan penelitian dari Rochanda 

Wiradintana dengan judul, “Revolusi Kognitif Melalui Penerapan 

Pembelajaran Teori Bruner dalam Menyempurnakan Pendekatan Perilaku 

(Behavioural Approach)”.39 Studi dari Rochanda tersebut menekankan bahwa 

pendekatan kognitif yang melibatkan diskusi kelompok dan kerja sama dalam 

tugas kelompok dapat mengembangkan keterampilan interpersonal siswa 

dengan mendorong mereka untuk berinteraksi lebih sering dan memahami 

perspektif orang lain. Penerapan teori kognitif selama pembelajaran di SMPN 

2 Segeri melalui diskusi kelompok dan kerja sama dalam pembagian tugas 

kelompok dapat membantu siswa dalam mengembangkan kecerdasan 

interpersonal mereka, sebagaimana terlihat dari kemampuan beberapas siswa 

                                                             
39Rochanda Wiradintana, Revolusi Kognitif Melalui Penerapan Pembelajaran Teori 

Bruner dalam Menyempurnakan Pendekatan Perilaku (Behavioural Approach), Oikos 2, no. 1 
(2018): h. 50. 
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dalam hal menyampaikan pendapat dan mencari solusi bersama saat terjadi 

perbedaan pendapat.  

Diskusi kelompok dan kerja sama dalam pembagian tugas kelompok 

dapat berperan besar untuk membantu siswa mengembangkan kecerdasan 

interpersonal mereka. Melalui diskusi kelompok, siswa berlatih 

berkomunikasi dengan jelas, mendengarkan pandangan orang lain, dan 

memberikan umpan balik yang konstruktif, dimana setiap aspek tersebut pada 

akhirnya berkontribusi besar pada keterampilan sosial yang lebih baik. Kerja 

sama dalam membagi tugas memungkinkan siswa untuk berkolaborasi secara 

harmonis, memahami peran masing-masing anggota kelompok, dan 

menyelesaikan masalah bersama. Kerja sama kelompok dapat memperkuat 

kemampuan siswa untuk bekerja dalam tim, mengelola dinamika kelompok, 

dan menunjukkan empati terhadap kebutuhan serta kontribusi teman 

sekelompok. Dengan demikian, pengalaman tersebut tidak hanya 

meningkatkan keterampilan komunikasi mereka tetapi juga memperdalam 

pemahaman mereka tentang perasaan dan perspektif orang lain, aspek 

penting dari kecerdasan interpersonal. 

Selain itu, hasil penelitian ini juga didukung dengan penelitian dari 

Muhammad Alpin Hascan dan Suyadi dengan judul “Penerapan Teori Belajar 

Kognitif Pada Mata Pelajaran PAI Tingkat SMP di SIT Bina Insan Batang Kuis”  

mendukung hasil pembahasan ini. Suyadi menemukan bahwa peran guru 

sebagai fasilitator dalam menerapkan teori kognitif sangat penting dalam 

mengembangkan kecerdasan interpersonal siswa, terutama dalam melatih 

empati dan kerja sama.40 Di SMPN 2 Segeri, Ibu Nur Aliyah, S.Pd.I, berperan 

aktif dalam mengidentifikasi siswa dengan keterampilan sosial yang rendah 

                                                             
40Muhammad Alpin Hascan dan Suyadi, Penerapan Teori Belajar Kognitif Pada Mata 

Pelajaran PAI Tingkat SMP di SIT Bina Insan Batang Kuis, Edumaspul 5, no. 2 (2021). h. 144. 
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dan memberikan bimbingan melalui diskusi kelompok serta evaluasi 

berkelanjutan. Hal ini menunjukkan bahwa peran guru yang proaktif dan 

strategis dalam menerapkan teori kognitif dapat menghasilkan peningkatan 

signifikan dalam kecerdasan interpersonal siswa.  

Identifikasi keterampilan sosial siswa yang rendah serta evaluasi 

berkelanjutan terhadap masalah tersebut sangat penting dalam membantu 

siswa melatih empatinya. Dengan mengetahui area di mana keterampilan 

sosial mereka kurang, pendidik dapat merancang intervensi yang tepat untuk 

meningkatkan kemampuan komunikasi, kerjasama, dan pemahaman terhadap 

perasaan orang lain. Proses evaluasi yang terus-menerus memungkinkan 

pemantauan perkembangan dan penyesuaian strategi yang diperlukan, 

sehingga siswa dapat secara bertahap mengembangkan empati dan 

keterampilan sosial yang lebih baik. Hal ini tidak hanya memperbaiki 

hubungan sosial mereka, tetapi juga berkontribusi pada pembentukan 

karakter dan kesuksesan mereka di masa depan. 

4. Faktor Pendukung Dan Penghambat Penerapan Teori Kognitif 

Dalam Mengembangkan Kecerdasan Interpersonal di SMPN 2 

Segeri Kabupaten Pangkep 

Pengembangan kecerdasan interpersonal tidak dapat terbentuk 

dengan sendirinya tanpa adanya stimulus dan proses. Pengembangan 

kecerdasan interpersonal tidak akan berkembang dengan baik apabila 

lingkungan tidak mendukung proses perkembangan yang dimiliki oleh anak. 

Dengan bertambahnya usia anak, maka diharapkan pula agar perkembangan 
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interpersonal anak khususnya khususnya melalui penerapan teori kognitif 

akan meningkat.41 

Pengembangan kecerdasan interpersonal memerlukan stimulasi dan 

proses yang aktif agar dapat terbentuk secara efektif. Kecerdasan 

interpersonal melibatkan kemampuan untuk memahami dan berinteraksi 

dengan orang lain secara efektif, yang mencakup empati, komunikasi, dan 

kerjasama.42 Tanpa adanya rangsangan yang tepat, seperti latihan praktis, 

umpan balik dari orang lain, dan pengalaman sosial yang beragam, 

keterampilan ini tidak akan berkembang secara optimal. Stimulus seperti 

diskusi kelompok, kegiatan kolaboratif, dan pengalaman sosial langsung 

berfungsi sebagai sarana untuk melatih dan memperkuat kemampuan ini, 

sehingga siswa atau individu lainnya dapat meningkatkan kemampuan 

mereka dalam berinteraksi dan memahami orang di sekitar mereka. 

Proses yang konsisten dan terstruktur juga sangat penting dalam 

pengembangan kecerdasan interpersonal. Evaluasi dan umpan balik yang 

teratur memungkinkan individu untuk mengidentifikasi kekuatan dan 

kelemahan mereka dalam interaksi sosial, serta untuk melakukan perbaikan 

yang diperlukan. Dengan adanya proses yang sistematis, seperti pelatihan 

berkelanjutan, pengamatan, dan refleksi, individu dapat terus-menerus 

mengasah keterampilan interpersonal mereka dan membangun hubungan 

yang lebih efektif. Tanpa adanya stimulus yang memadai dan proses yang 

teratur, pengembangan kecerdasan interpersonal menjadi tidak mungkin, 

                                                             

41Amalia Wahyuni, Sulaiman, & Mahmud HR, Hubungan Kecerdasan Interpersonal 
Siswa dengan Perilaku Verbal Bullying di SD Negeri 40 Banda Aceh, Jurnal Pesona Dasar, 
Universitas Syiah Kuala, Vol. 3 No. 4, Oktober 2016, hlm. 33-42. ISSN: 2337-9227. 

42Andini Febriyanti & Heni Nafiqoh, Peran Guru dalam Menstimulasi Kecerdasan 
Interpersonal Anak Usia Dini melalui Aplikasi WhatsApp, CERIA (Cerdas Energik Responsif 
Inovatif Adaptif), Vol. 6 No. 2, Maret 2023, hlm. 198-204. ISSN: 2614-6347 (Print) / 2614-4107 
(Online). 
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sehingga penting untuk menciptakan lingkungan yang mendukung dan 

memfasilitasi pembelajaran dan pengembangan keterampilan ini.43 

Penerapan teori kognitif dalam mengembangkan kecerdasan 

interpersonal di SMPN 2 Segeri Kabupaten Pangkep juga memiliki kelebihan 

dan kekurangan yang berkait erat dengan aspek pendukung dan aspek 

penghambat. Faktor Pendukung dalam penerapan teori kognitif untuk 

mengembangkan kecerdasan interpersonal di SMPN 2 Segeri Kabupaten 

Pangkep diantaranya yaitu kemampuan guru untuk berperan sebagai 

fasilitator yang memberikan berbagai strategi pembelajaran untuk 

mendukung interaksi sosial dan berusaha menjadi penengah jika terjadi 

konflik antar siswa. Faktor pendukung ini juga diperkuat dengan tingkat 

keaktifan siswa dalam diskusi kelompok.  

Adapun yang menjadi Faktor Penghambat yaitu masih ada siswa yang 

memiliki keterampilan sosial rendah dan kurang aktif dalam diskusi kelompok 

dan perbedaan pemahaman siswa terhadap metode pengajaran. Guru dalam 

hal ini dituntut untuk dapat mengatasi setiap faktor penghambat tersebut 

dengan melakukan berbagai upaya yang bisa menjadi solusi. Ibu Nur Aliyah, 

S.Pd.I sebagai guru SMPN 2 Segeri dalam hal ini untuk mengatasi kendala yang 

terjadi selama pembelajaran, maka akan mencari tahu terlebih dahulu sumber 

kendalanya dan kemudian saya memikirkan bagaimana cara menyelesaikan 

kendala tersebut. Jika kendala dalam mengembangkan kecerdasan 

interpersonal melalui penerapan teori kognitif disebabkan karena adanya 

konflik antar personal siswa, maka Ibu Nur Aliyah akan menjadi penengah 

                                                             
43Putu Diana Agustin Suardana Putri, Luh Ayu Tirtayani, I Nengah Suadnyana Putri, 

dkk., Pengaruh Metode Proyek Berbasis Pendekatan Saintifik Terhadap Kecerdasan 
Interpersonal Anak Kelompok B TK Gugus I Sukawati, Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini 
Undiksha, Vol. 7 No. 1, 2019, hlm. 13-24. p-ISSN: 2613-9669; e-ISSN: 2613-9650. Diakses dari 
https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JJPAUD. 

https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JJPAUD
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terhadap konflik dan permasalahan tersebut. Untuk lebih memahami secara 

komprehensif terkait faktor pendukung dan penghambat penerapan teori 

kognitif dalam mengembangkan kecerdasan interpersonal di SMPN 2 Segeri 

Kabupaten Pangkep dalam kesehariannya, Ibu Nur Aliyah juga berusaha untuk 

rutin dan selalu melakukan refleksi di akhir pelajaran. 

Keaktifan siswa dalam diskusi kelompok berperan signifikan sebagai 

faktor pendukung pengembangan kecerdasan interpersonal siswa SMPN 2 

Segeri Kabupaten Pangkep melalui penerapan teori kognitif. Keaktifan siswa 

tersebut berhubungan erat dengan kesadaran diri dan kesadaran sosial dalam 

dimensi Social Sensivity. Social sensivity atau sensivitas sosial, adalah 

kemampuan anak untuk mampu merasakan dan mengamati reaksi-reaksi atau 

perubahan sosial orang lain yang ditunjukkannya baik secara verbal maupun 

non-verbal. Kesadaran diri dalam sensivitas sosial mengacu pada kemampuan 

seseorang untuk memahami dan mengenali perasaan, pikiran, dan motivasi 

pribadinya yang membuthkan pemahaman mendalam tentang diri sendiri, 

termasuk kekuatan, kelemahan, nilai-nilai, dan tujuan hidup.44 Kesadaran 

sosial di lain sisi adalah kemampuan untuk memahami dan merespons secara 

tepat perasaan, kebutuhan, dan perspektif orang lain yang dapat melatih 

keterampilan emosional seseorang seperti berempati, mendengarkan dengan 

penuh perhatian, dan kemampuan untuk membangun hubungan yang positif 

dengan orang lain.  

Kesadaran diri dan kesadaran sosial dapat ditunjukkan melalui 

perilaku prososial dalam interaksi sehari-hari dan Sensitivitas terhadap 

perubahan emosi teman. Perilaku prososial dalam interaksi sehari-hari siswa 

                                                             
44Monawati, Hubungan Antara Kecerdasan Interpersonal dengan Prestasi Belajar, 

Jurnal Pesona Dasar Pendidikan Guru Sekolah Dasar (PGSD) Universitas Syiah Kuala, Vol. 3 
No. 3, April 2015, hal. 21-32. ISSN: 2337-9227. 
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terhadap lingkungan sekolahnya mampu menjadi faktor pendukung 

penerapan teori kognitif dalam konteks kecerdasan interpersonal siswa. Hal 

ini bisa dilihat dari perilaku siswa bernama Vina Astra Hayu yang sering 

menunjukkan perilaku prososial dengan sering membantu temannya yang 

kesulitan mengerjakan tugas, dan melakukan hal-hal baik lainnya seperti 

berbagi alat tulis yang lupa atau tidak dimiliki temannya dan menawarkan 

bantuan tanpa diminta. Sensitivitas terhadap perubahan emosi teman juga 

mampu menjadi faktor pendukung penerapan teori kognitif dalam 

meningkatkan kecerdasan interpersonal siswa. Hal ini dipertegas dari hasil 

observasi dimana menunjukkan bahwa terdapat siswa bernama Nur Azizah 

yang terlihat peka terhadap perubahan emosi temannya terutama pada saat 

temannya terlihat cemas sebelum presentasi. Nur Azizah biasanya akan 

mengupayakan untuk memberikan dukungan moral dan semangat yang 

bertujuan untuk mengurangi tingkat kecemasan temannya dan meningkatkan 

kepercayaan dirinya ketika melakukan presentasi di depan kelas. 

Hasil pembahasan diatas di dukung oleh hasil penelitian terdahulu dari 

Berlin Sibarani dengan judul “Penerapan Proses Kognitif dan Terapi Cognitive 

Blocking dalam Peningkatan Kualitas Pembelajaran Menulis". Hasil studi dari 

Berlin tersebut menemukan informasi bahwa peran guru sebagai fasilitator 

dalam Pembelajaran Menulis sangat penting dalam menciptakan lingkungan 

belajar yang mendukung interaksi sosial siswa.45 Ibu Nur Aliyah, S.Pd.I selaku 

guru Di SMPN 2 Segeri berperan aktif dalam memberikan strategi 

pembelajaran yang memfasilitasi diskusi kelompok dan menjadi penengah 

jika terjadi konflik antar siswa, yang memperlihatkan pentingnya peran guru 

                                                             

45B Sibarani, Penerapan Proses Kognitif dan Terapi Cognitive Blocking dalam 
Peningkatan Kualitas Pembelajaran Menulis no. 2 Juli (2007): h. 142. 
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dalam mendukung pengembangan kecerdasan interpersonal siswa melalui 

penerapan teori kognitif. 

Guru memiliki peran signifikan dalam mendukung pengembangan 

kecerdasan interpersonal siswa dengan menerapkan teori kognitif yang 

relevan untuk mendukung perkembangan tersebut. Melalui penerapan teori 

kognitif seperti teori-teori konstruktivisme, guru dapat menciptakan 

lingkungan belajar yang merangsang interaksi sosial dan refleksi diri, dimana 

hal tersebut dapat sangat membantu untuk mengembangkan pemahaman dan 

keterampilan interpersonal. Dengan menggunakan pendekatan yang 

mendorong siswa untuk aktif berkolaborasi, berdiskusi, dan memecahkan 

masalah secara kelompok, guru tidak hanya memperkuat keterampilan 

komunikasi dan empati siswa tetapi juga membantu mereka membangun 

kemampuan untuk memahami perspektif orang lain. Selain itu, teori kognitif 

yang diterapkan dalam penilaian formatif dan umpan balik yang konstruktif 

mampu memberikan siswa kesempatan untuk mengevaluasi dan 

memperbaiki keterampilan interpersonal mereka secara terus-menerus, 

sehingga mendukung perkembangan sosial dan emosional mereka secara 

menyeluruh. 

Penelitian dari Dian Andesta Bujuri dengan judul “Analisis 

Perkembangan Kognitif Anak Usia Dasar dan Implikasinya dalam Kegiatan 

Belajar Mengajar” juga sejalan dengan hasil penelitian ini. Penelitian dari Dian 

menekankan bahwa keaktifan siswa dalam diskusi kelompok berhubungan 

erat dengan peningkatan keterampilan sosial mereka.46 Hasil observasi di 

                                                             

46Dian Andesta Bujuri, Analisis Perkembangan Kognitif Anak Usia Dasar dan 
Implikasinya dalam Kegiatan Belajar Mengajar, Journal homepage: 
www.ejournal.almaata.ac.id/literasi. 
httpsejournal.almaata.ac.idindex.phpLITERASIarticleview720993 (diakses tanggal 24-8-
2022). 

http://www.ejournal.almaata.ac.id/literasi
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SMPN 2 Segeri menunjukkan bahwa keaktifan siswa dalam diskusi kelompok, 

seperti yang dilakukan oleh Vina Astra Hayu dan Nur Azizah, berperan 

signifikan sebagai faktor pendukung dalam pengembangan kecerdasan 

interpersonal. Keaktifan ini menunjukkan bahwa siswa yang terlibat secara 

aktif dalam diskusi kelompok lebih mampu memahami dan merespons 

perasaan orang lain, serta menunjukkan perilaku prososial yang mendukung 

lingkungan belajar yang positif. 

Siswa yang aktif terlibat dalam diskusi kelompok cenderung lebih 

mampu memahami orang lain karena pengalaman tersebut mengharuskan 

mereka untuk mendengarkan berbagai perspektif dan berempati dengan 

pandangan teman sekelompoknya. Melalui diskusi kelompok, siswa belajar 

untuk menghargai perbedaan pendapat, mengelola konflik, dan berkolaborasi 

secara efektif, yang semuanya berkontribusi pada pengembangan kecerdasan 

interpersonal siswa, terutama untuk memahami secara mendalam tentang 

perasaan dan motivasi orang lain. Interaksi ini tidak hanya meningkatkan 

keterampilan komunikasi para siswa, tetapi juga memperluas wawasan 

mereka mengenai cara orang lain berpikir dan merasakan, sehingga mereka 

dapat mengembangkan empati yang lebih besar dan hubungan interpersonal 

yang lebih baik. Sederhananya keterlibatan aktif dalam diskusi kelompok 

merupakan latihan praktis yang memperkaya kemampuan siswa untuk 

menempatkan diri pada posisi orang lain dan memahami dinamika sosial 

secara lebih mendalam. 

Selain itu, penelitian dari Hasan Basri dengan judul “Kemampuan 

Koognitif dalam Meningkatkan Efektifitas Pembelajaran Ilmu Sosial bagi Siswa 

Sekolah Dasar” juga sejalan dengan hasil penelitian ini. Penelitian tersebut 

menjelaskan bahwa salah satu hambatan utama dalam upaya 
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mengembangkan kecerdasan interpersonal siswa adalah perbedaan 

pemahaman siswa terhadap metode pengajaran dan rendahnya keterampilan 

sosial siswa itu sendiri.47 Faktor penghambat yang terjadi selama 

pembelajaran di SMPN 2 Segeri, seperti rendahnya keterampilan sosial pada 

sebagian siswa dan perbedaan pemahaman mereka terhadap metode 

pengajaran juga menjadi kendala dalam penerapan teori kognitif.  

Rendahnya keterampilan sosial siswa dapat menjadi kendala signifikan 

dalam penerapan teori kognitif, karena teori ini sering mengandalkan 

interaksi sosial dan kolaborasi untuk memfasilitasi proses pembelajaran. 

Teori kognitif seringkali menekankan pentingnya diskusi kelompok, menjalin 

kerjasama, dan pemecahan masalah secara bersama-sama untuk 

memperdalam pemahaman dan membangun pengetahuan. Ketika siswa 

memiliki keterampilan sosial yang rendah, siswa dapat mengalami kesulitan 

dalam berkomunikasi secara efektif, berkolaborasi dengan teman sekelas, atau 

mengelola dinamika yang terjadi dalam kelompok, sehingga dapat 

menghambat proses pembelajaran yang diharapkan.  

Kekurangan dalam keterampilan sosial ini dapat mengurangi 

efektivitas penerapan teori kognitif, karena siswa tidak dapat sepenuhnya 

memanfaatkan kesempatan untuk belajar melalui interaksi sosial dan 

pengalaman kolektif yang dirancang untuk meningkatkan pemahaman dan 

aplikasi pengetahuan.  Ibu Nur Aliyah, S.Pd.I, mengatasi hambatan ini dengan 

melakukan refleksi rutin dan mencari solusi atas kendala yang muncul, seperti 

menjadi penengah saat terjadi konflik antar siswa, yang memperlihatkan 

pentingnya peran guru dalam mengatasi hambatan tersebut. 

                                                             

47Hasan Basri, Kemampuan Koognitif dalam Meningkatkan Efektifitas Pembelajaran 
Ilmu Sosial bagi Siswa Sekolah Dasar” Jurnal Penelitian Pendidikan, e-ISSN 2541-4135, hal.7-
8. httpsejournal.upi.eduindex.phpJERarticleview110546741 (diakses 24 Agustus 2022). 
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Berdasarkan uraian diatas, penulis akan merinci faktor pendukung dan 

faktor penghambat penerapan teori kognitif untuk mengembangkan 

kecerdasan interpersonal siswa dalam proses pembelajaran di SMPN 2 Segeri, 

sebagai berikut: 

a. Faktor Pendukung 

1) Peran Guru sebagai Fasilitator 

Ibu Nur Aliyah, S.Pd.I sebagai Guru di SMPN 2 Segeri berperan sebagai 

fasilitator yang penting dalam proses pembelajaran. Dalam konteks 

penerapan teori kognitif, guru memberikan berbagai strategi pembelajaran 

yang mendukung interaksi sosial yang termasuk didalamnya menciptakan 

lingkungan belajar yang memfasilitasi diskusi kelompok dan aktivitas sosial 

lainnya, yang membantu siswa untuk mengembangkan keterampilan 

interpersonal mereka. Melalui penggunaan metode yang sesuai, guru dapat 

mendorong siswa untuk lebih aktif terlibat dalam interaksi sosial dan belajar 

dari pengalaman tersebut. 

2) Keaktifan Siswa dalam Diskusi Kelompok  

Keaktifan siswa dalam diskusi kelompok juga menjadi faktor 

pendukung utama. Ketika siswa terlibat secara aktif dalam diskusi kelompok, 

mereka memiliki kesempatan untuk berlatih keterampilan komunikasi, 

pemecahan masalah, dan kolaborasi. Diskusi kelompok menjadi wadah bagi 

siswa untuk berbagi gagasan dan aspirasi, memahami pandangan orang lain, 

dan belajar bekerja sama, yang merupakan inti dari pengembangan 

kecerdasan interpersonal menurut teori kognitif. 
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b. Faktor Penghambat 

1) Siswa dengan Keterampilan Sosial Rendah 

Salah satu faktor penghambat yang signifikan adalah adanya siswa 

yang memiliki keterampilan sosial rendah. Siswa dengan keterampilan sosial 

yang kurang mungkin mengalami kesulitan dalam berpartisipasi dalam 

diskusi kelompok dan interaksi sosial lainnya. Hal ini dapat menghambat 

perkembangan kecerdasan interpersonal mereka dan membuat penerapan 

teori kognitif menjadi kurang efektif. 

2) Kurangnya Aktivitas dalam Diskusi Kelompok   

Selain keterampilan sosial yang rendah, kurangnya aktivitas atau 

partisipasi dalam diskusi kelompok juga menjadi penghambat. Jika siswa tidak 

aktif atau tidak berpartisipasi dalam diskusi kelompok, maka mereka tidak 

mendapatkan manfaat penuh dari kegiatan tersebut, dan ini dapat 

menghambat perkembangan keterampilan interpersonal mereka. 

3) Variasi dalam Pemahaman Metode Pengajaran   

 Variasi dalam pemahaman siswa terhadap metode pengajaran yang 

berbeda juga dapat menjadi faktor penghambat. Tidak semua siswa mungkin 

memahami atau merespons metode pengajaran yang sama dengan cara yang 

sama, yang dapat menyebabkan ketidakefektifan dalam penerapan teori 

kognitif. Kesenjangan pemahaman ini dapat mengganggu proses 

pembelajaran dan menghambat pengembangan kecerdasan interpersonal. 

Untuk mengatasi kendala yang ada, guru perlu mengambil langkah-

langkah yang tepat. Berdasarkan penjelasan dari Ibu Nur Aliyah, S.Pd.I, upaya 

yang dapat dilakukan meliputi: 

a. Identifikasi dan Penanganan Kendala   
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Guru harus terlebih dahulu mengidentifikasi kendala yang dihadapi di 

lapangan. Setelah itu, mereka perlu memikirkan solusi yang tepat untuk 

mengatasi kendala tersebut. Misalnya, jika ada siswa dengan keterampilan 

sosial rendah, guru bisa menyediakan dukungan tambahan atau latihan 

khusus untuk membantu mereka. 

b. Menjadi Penengah dalam Konflik 

Dalam kasus konflik antar personal, guru harus berfungsi sebagai 

penengah dan dapat menjadi mediator yang baik. Guru dituntut untuk dapat 

membantu menyelesaikan konflik dan memastikan bahwa semua pihak 

merasa didengar dan dihargai sehingga dapat menjaga suasana kelas yang 

positif dan mendukung perkembangan kecerdasan interpersonal. 

c. Refleksi Akhir Pelajaran 

Melakukan refleksi di akhir pelajaran adalah langkah penting untuk 

mengevaluasi efektivitas metode pengajaran dan strategi yang digunakan. 

Refleksi dapat menjadi alat bagi guru untuk menilai apa yang berhasil dan apa 

yang perlu diperbaiki, serta membuat penyesuaian yang diperlukan untuk 

meningkatkan proses pembelajaran. 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitan dan pembahasan, kesimpulan dari 

penelitian ini yaitu sebagai berikut: 

1. Penerapan Teori Kognitif Peserta Didik di SMPN 2 Segeri Kabupaten 

Pangkep berfokus pada pengembangan keterampilan berpikir kritis 

dan pemecahan masalah melalui interaksi aktif dengan lingkungan 

pembelajaran. Dalam proses pembelajaran, guru di SMPN 2 Segeri 

menggunakan strategi seperti mengajukan pertanyaan mengenai 

pengetahuan awal siswa sebelum memperkenalkan materi baru, serta 

menganalisis jawaban siswa untuk menilai tingkat pemahaman 

mereka. Pendekatan ini membantu guru memahami cara belajar siswa, 

menyesuaikan metode pengajaran dengan kebutuhan individu, dan 

mengorganisir informasi dengan jelas. Meskipun ada tantangan seperti 

perbedaan kemampuan siswa dalam memahami metode pengajaran, 

penerapan teori kognitif tetap efektif dalam meningkatkan 

keterampilan komunikasi sosial dan mendengarkan aktif, yang 

merupakan komponen penting dalam pengembangan kecerdasan 

interpersonal. 

2. Pengembangan Kecerdasan Interpersonal Peserta Didik di SMPN 2 

Segeri Kabupaten Pangkep dilakukan melalui penerapan strategi 

pembelajaran yaitu dengan diskusi kelompok dan kegiatan sosial, yang 

dirancang untuk meningkatkan interaksi sosial dan keterampilan 

komunikasi siswa. Strategi ini memanfaatkan proses diskusi untuk 
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membantu siswa memahami materi secara lebih mendalam dan 

melatih kemampuan berinteraksi dan berkolaborasi, untuk 

memperkuat kecerdasan interpersonal siswa. Melalui kegiatan 

tersebut, siswa belajar untuk mendengarkan dengan aktif, memahami 

perasaan orang lain, serta berempati dalam interaksi sosialnya. 

Aktivitas kelompok dan diskusi baik di dalam maupun di luar jam 

pelajaran dapat melatih kemampuan siswa untuk membangun relasi 

yang baik dan responsif terhadap perubahan emosional teman. 

3. Hasil Kecerdasan Interpersonal Melalui Penerapan Teori Kognitif 

Peserta Didik di SMPN 2 Segeri Kabupaten Pangkep menunjukkan 

bahwa penerapan teori kognitif, terutama melalui strategi pemberian 

pertanyaan kritis dan diskusi kelompok, secara efektif meningkatkan 

kecerdasan interpersonal siswa. Implementasi teori kognitif dapat 

memperkuat keterampilan komunikasi siswa, membantu siswa 

memahami perasaan orang lain, dan melatih empati melalui interaksi 

sosial. Hasil evaluasi Kecerdasan Interpersonal menunjukkan adanya 

variasi dalam kemampuan siswa, dengan beberapa siswa memliki 

kemajuan signifikan dalam memahami dan berinteraksi secara efektif, 

sementara siswa yang lain masih menghadapi kesulitan untuk 

meningkatkan Kecerdasan Interpersonalnya.  

4. Faktor Pendukung Dan Penghambat Penerapan Teori Kognitif Dalam 

Mengembangkan Kecerdasan Interpersonal di SMPN 2 Segeri 

Kabupaten Pangkep mencakup sejumlah aspek penting yang 

mempengaruhi keberhasilan pengembangan Kecerdasan Interpersonal 

melalui teori kognitif. Faktor pendukung utama meliputi peran aktif Ibu 

Nur Aliyah, S.Pd.I sebagai fasilitator yang menciptakan lingkungan 
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belajar yang kondusif, serta keaktifan siswa dalam diskusi kelompok 

yang memungkinkan mereka untuk mengasah keterampilan 

komunikasi dan kolaborasi. Sebaliknya, penghambat utama adalah 

adanya siswa dengan keterampilan sosial rendah yang kesulitan dalam 

berpartisipasi, kurangnya aktivitas dalam diskusi kelompok, dan 

perbedaan tingkat pemahaman siswa terhadap metode pengajaran 

yang diterapkan. Kendala-kendala tersebut dapat mengurangi 

efektivitas penerapan teori kognitif dan menghambat perkembangan 

kecerdasan interpersonal. Untuk mengatasi masalah ini, guru perlu 

mengidentifikasi kendala secara tepat, menjadi mediator dalam konflik, 

dan melakukan refleksi akhir pelajaran untuk menilai dan 

memperbaiki metode pengajaran. 

B. Implikasi Penelitian 

Berdasarkan kesimpulan penelitian diatas, penulis membuat beberapa 

rekomendasi saran yang diantaranya yaitu sebagai berikut: 

1. Bagi pihak sekolah, disarankan agar SMPN 2 Segeri memperkuat 

dukungan terhadap penerapan teori kognitif dengan menyediakan 

pelatihan dan sumber daya yang diperlukan bagi guru untuk 

memahami dan menerapkan strategi pembelajaran berbasis teori 

kognitif secara efektif. Sekolah juga dapat mengembangkan kebijakan 

yang mendorong kegiatan diskusi kelompok dan interaksi sosial dalam 

berbagai aspek kurikulum, serta menyediakan fasilitas yang 

mendukung aktivitas tersebut. 

2. Bagi pihak guru, disarankan untuk terus memperdalam pemahaman 

tentang teori kognitif dan menerapkan strategi yang relevan dalam 

pengajaran sehari-hari. Guru harus aktif menciptakan dan memelihara 
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lingkungan belajar yang mendorong diskusi kelompok dan aktivitas 

sosial, serta memberikan dukungan tambahan bagi siswa yang 

mengalami kesulitan. Guru juga harus melakukan refleksi 

berkelanjutan terhadap metode pengajaran dan penyesuaian strategi 

berdasarkan umpan balik siswa untuk meningkatkan efektivitas proses 

pembelajaran dan mengatasi kendala selama pembelajaran. 

3. Untuk siswa, disarankan agar lebih proaktif dalam berpartisipasi dalam 

diskusi kelompok dan kegiatan sosial yang disediakan oleh sekolah. 

Dengan konsistensi dan rutin untuk berlatih komunikasi, 

berkolaborasi, dan memiliki empati dalam interaksi terhadap 

lingkungannya, diharap siswa dapat mengembangkan keterampilan 

interpersonal yang lebih baik. Siswa juga diharapkan untuk tidak ragu 

meminta bantuan dari guru jika menghadapi kesulitan dalam 

memahami materi atau metode pembelajaran, sehingga dapat 

memaksimalkan manfaat yang didapat dari proses pembelajaran 

berbasis teori kognitif. 

4. Bagi peneliti berikutnya, disarankan agar melakukan penelitian lebih 

lanjut untuk mengeksplorasi teknik-teknik inovatif dalam penerapan 

teori kognitif yang dapat mengatasi faktor penghambat yang 

diidentifikasi dalam penelitian ini, seperti keterampilan sosial rendah 

dan variasi dalam pemahaman metode pengajaran. Penelitian 

selanjutnya juga dapat mempertimbangkan pendekatan yang lebih 

terintegrasi untuk meningkatkan keaktifan siswa secara lebih efektif 

dan mengevaluasi dampak jangka panjang dari penerapan teori 

kognitif terhadap perkembangan kecerdasan interpersonal.  
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LAMPIRAN 

 

Lampiran 1 Pedoman Observasi 

Pedoman Observasi Peserta Didik 

No. Indikator Aspek yang Diamati 

1. 
Kemampuan Mengembangkan 

Relasi Sosial 

- Kemampuan menjalin pertemanan 

baru 

  - Partisipasi dalam kegiatan kelompok 

2. Empati - Respons terhadap perasaan teman 

  
- Kemampuan memahami perspektif 

orang lain 

3. Komunikasi Efektif - Kejelasan dalam menyampaikan ide 

  
- Kemampuan mendengarkan dengan 

aktif 

4. Pemecahan Masalah Sosial 
- Pendekatan win-win solution dalam 

konflik 

  - Inisiatif dalam mencari solusi bersama 

5. Kesadaran Diri dan Sosial 
- Sensitivitas terhadap perubahan emosi 

teman 

  
- Menunjukkan perilaku prososial dalam 

interaksi sehari-hari 

 

 Penjelasan Indikator dan Aspek yang Diamati 

1. Kemampuan Mengembangkan Relasi Sosial 

- Kemampuan menjalin pertemanan baru: Mengamati bagaimana peserta 

didik mampu memulai dan membina hubungan pertemanan baru. 
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- Partisipasi dalam kegiatan kelompok: Mengamati sejauh mana peserta 

didik aktif dan terlibat dalam kegiatan kelompok baik di dalam maupun di 

luar kelas. 

2. Empati 

- Respons terhadap perasaan teman: Mengamati bagaimana peserta didik 

merespons perasaan teman-temannya, baik dalam situasi gembira 

maupun sedih. 

- Kemampuan memahami perspektif orang lain: Mengamati sejauh mana 

peserta didik mampu melihat dan memahami situasi dari sudut pandang 

orang lain. 

3. Komunikasi Efektif 

- Kejelasan dalam menyampaikan ide: Mengamati seberapa jelas dan 

efektif peserta didik dalam menyampaikan ide atau pendapat mereka 

kepada orang lain. 

- Kemampuan mendengarkan dengan aktif: Mengamati kemampuan 

peserta didik dalam mendengarkan orang lain dengan penuh perhatian 

dan memberikan respons yang tepat. 

4. Pemecahan Masalah Sosial 

- Pendekatan win-win solution dalam konflik: Mengamati cara peserta 

didik menangani konflik dengan mencari solusi yang menguntungkan 

kedua belah pihak. 

- Inisiatif dalam mencari solusi bersama: Mengamati seberapa sering 

peserta didik mengambil inisiatif untuk mencari solusi bersama dalam 

situasi masalah. 
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5. Kesadaran Diri dan Sosial 

- Sensitivitas terhadap perubahan emosi teman: Mengamati kemampuan 

peserta didik dalam menyadari dan merespons perubahan emosi yang 

terjadi pada teman-temannya. 

- Menunjukkan perilaku prososial dalam interaksi sehari-hari: Mengamati 

perilaku prososial seperti membantu teman, berbagi, dan bekerjasama 

dalam interaksi sehari-hari. 

Sumber Referensi 

 Handini, Risa. Kecerdasan Interpersonal pada Siswa Kelas IV SD Negeri 

Kembaran Kulon 1, Skripsi (Yogyakarta: Fakultas Ilmu Pendidikan 

Universitas Negeri Yogyakarta). 
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Lampiran 2 Pedoman Wawancara Guru 

Pedoman Wawancara Guru 

Indikator Pertanyaan 

1. Pemahaman Guru 

tentang Teori Kognitif 

1. Apa yang Anda ketahui tentang teori kognitif 

dalam pembelajaran? 

 
2. Bagaimana Anda menerapkan teori kognitif 

dalam proses belajar-mengajar di kelas? 

 
3. Bagaimana teori kognitif membantu Anda 

memahami cara belajar peserta didik? 

 
4. Bagaimana cara Anda menilai pemahaman 

peserta didik berdasarkan teori kognitif? 

2. Penggunaan Strategi 

Pembelajaran Kognitif 

1. Strategi pembelajaran apa saja yang Anda 

gunakan untuk meningkatkan kecerdasan 

interpersonal siswa? 

 

2. Bagaimana Anda mengintegrasikan 

pembelajaran kognitif dengan aktivitas kelompok 

di kelas? 

 
3. Bisakah Anda memberikan contoh kegiatan 

yang mendukung interaksi sosial antar siswa? 

 
4. Bagaimana Anda memotivasi siswa untuk 

berpikir kritis dan reflektif dalam pembelajaran? 

3. Peningkatan 

Keterampilan Sosial 

Siswa 

1. Bagaimana Anda mengidentifikasi siswa yang 

memiliki keterampilan sosial yang rendah? 

 

2. Apa saja metode yang Anda gunakan untuk 

mengembangkan keterampilan komunikasi 

siswa? 
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Indikator Pertanyaan 

 
3. Bagaimana Anda mengajarkan siswa untuk 

berempati dan memahami perasaan orang lain? 

 
4. Bagaimana Anda membantu siswa mengatasi 

konflik interpersonal di kelas? 

4. Evaluasi dan Penilaian 

Pembelajaran 

1. Bagaimana Anda mengevaluasi keberhasilan 

pembelajaran yang berbasis teori kognitif? 

 

2. Apa saja indikator yang Anda gunakan untuk 

menilai peningkatan kecerdasan interpersonal 

siswa? 

 

3. Bagaimana Anda memanfaatkan umpan balik 

dari siswa untuk meningkatkan metode 

pengajaran Anda? 

 

4. Bagaimana Anda mengukur efektivitas strategi 

pembelajaran kognitif dalam interaksi sosial 

siswa? 

5. Tantangan dan Solusi 

dalam Penerapan Teori 

Kognitif 

1. Apa saja tantangan utama yang Anda hadapi 

dalam menerapkan teori kognitif di kelas? 

 

2. Bagaimana Anda mengatasi hambatan dalam 

mengembangkan kecerdasan interpersonal 

siswa? 

 

3. Apakah Anda pernah menghadapi resistensi 

dari siswa terhadap metode pembelajaran ini? 

Jika ya, bagaimana cara Anda mengatasinya? 

 

4. Apa saran Anda untuk guru lain yang ingin 

menerapkan teori kognitif dalam pembelajaran 

mereka? 
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Lampiran 3 Pedoman Wawancara Siswa 

Kisi-Kisi Pedoman Wawancara Peserta Didik 

Indikator Pertanyaan 

1. Penerapan Teori 

Kognitif dalam 

Pembelajaran 

 

- Pemahaman siswa 

terhadap materi 

1. Bagaimana cara Anda memahami materi 

yang diberikan oleh guru? 

 

2. Apakah Anda merasa metode pengajaran 

yang digunakan oleh guru membantu dalam 

memahami materi? 

 
3. Apa yang Anda lakukan ketika mengalami 

kesulitan memahami materi pelajaran? 

 
4. Bagaimana peran teman-teman dalam 

membantu Anda memahami materi yang sulit? 

2. Interaksi Siswa dengan 

Lingkungan Belajar 
 

- Kerjasama dengan teman 

sebaya 

1. Bagaimana Anda bekerja sama dengan 

teman-teman dalam menyelesaikan tugas 

kelompok? 

 
2. Apakah Anda sering berdiskusi dengan 

teman-teman di luar jam pelajaran? 

 
3. Bagaimana Anda membagi tugas dengan 

teman-teman dalam kelompok belajar? 

 
4. Apakah Anda merasa nyaman bekerja sama 

dengan teman-teman di kelas? 

3. Pengembangan 

Keterampilan Sosial 
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Indikator Pertanyaan 

- Empati terhadap orang lain 

1. Bagaimana cara Anda menunjukkan empati 

kepada teman yang sedang mengalami 

kesulitan? 

 
2. Apakah Anda sering mendengarkan masalah 

yang dihadapi teman Anda? 

 
3. Bagaimana Anda merespon teman yang 

membutuhkan bantuan? 

 
4. Apakah Anda merasa mudah memahami 

perasaan orang lain? 

4. Komunikasi Efektif  

- Kemampuan 

menyampaikan pendapat 

1. Bagaimana cara Anda menyampaikan 

pendapat dalam diskusi kelompok? 

 
2. Apakah Anda merasa pendapat Anda 

didengarkan oleh teman-teman? 

 
3. Bagaimana Anda merespon pendapat yang 

berbeda dari pendapat Anda? 

 

4. Bagaimana cara Anda memastikan bahwa 

pesan yang Anda sampaikan dipahami oleh 

orang lain? 

5. Pemecahan Masalah 

Sosial 
 

- Mengatasi konflik 

interpersonal 

1. Bagaimana Anda mengatasi konflik yang 

terjadi antara Anda dan teman-teman? 

 

2. Apakah Anda merasa mampu mencari solusi 

yang menguntungkan semua pihak dalam 

sebuah konflik? 
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Indikator Pertanyaan 

 
3. Bagaimana Anda memastikan bahwa konflik 

yang pernah terjadi tidak terulang kembali? 

 
4. Apakah Anda pernah meminta bantuan guru 

atau orang lain untuk menyelesaikan konflik? 

 

 

Referensi 

1. Handini, Risa. Kecerdasan Interpersonal pada Siswa Kelas IV SD Negeri 

Kembaran Kulon 1, Skripsi (Yogyakarta: Fakultas Ilmu Pendidikan 

Universitas Negeri Yogyakarta). 
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Lampiran 4 Hasil Wawancara Siswa 

Wawancara dengan Siswa SMPN 2 Marang Informan 

pertama Nur Azizah perwakilan kelas 8 

 
1. Bagaimana cara anda memahami materi yang diberikan oleh guru? 

Dengan cara memperhatikan guru yang sedang menjelaskan 

2. Apakah anda merasa metode pengajaran yang digunakan oleh guru membantu 
dalam memahami materi? 
Sangat membantu 

3. Apa yang Anda lakukan ketika mengalami kesulitan memahami materi 
pelajaran? 
Bertanya pada guru 

4. Bagaimana peran teman-teman dalam membantu anda memahami materi 

yang sulit? 

Berdiskusi dan bekerja sama 

5. Bagaimana anda bekerja sama dengan teman-teman dalam menyelesaikan 

tugas kelompok? 

Sama juga berdiskusi 

6. Apakah anda sering berdiskusi dengan teman-teman di luar jam pelajaran? 

Sering 

7. Bagaimana anda membagi tugas dengan teman dalam kelompok belajar? 

Iya membagi kelompok 

8. Apakah anda merasa nyaman bekerja sama dengan teman-teman di kelas? 

Iya 

9. Bagaimana cara anda menunjukkan empati kepada teman-teman yang sedang 

mengalami kesulitan dalam belajar 
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Dengan membantu 

10. Apakah anda sering mendengarkan masalah yang dihadapi teman Anda? 

Sering 

11. Bagaimana anda merespon teman yang sedang membutuhkan bantuan? 

Dengan cara membantu dan mencarikan solusi 

12. Apakah anda merasa mudah memahami perasaan orang lain? 
Mudah juga sih 

13. Bagaimana cara anda menyampaikan pendapat dalam diskusi kelompok? 

Dengan cara berkumpul dan membagikan tugas 

14. Apakah anda merasa pendapat anda didengarkan oleh anggota kelompok? 

Iya pendapat saya didengarkan 

15. Bagaimana anda merespon pendapat yang berbeda dari pendapat anda? 

Dengan cara menjelaskan menggunakan contoh yang gampang 

16. Bagaimana anda memastikan bahwa Pesan yang disampaikan oleh anda bisa 

dipahami oleh orang lain? 

Dalam bentuk bercerita dan menjelaskan ulang 

17. Bagaimana anda mengatasi konflik yang terjadi antara anda dengan teman-

teman? 

Masa menyelesaikan dengan musyawarah 

18. Apakah anda merasa mampu mencari solusi yang menguntungkan semua 

pihak dalam suatu konflik? 

Mampu 
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19. Bagaimana anda memastikan bahwa konflik yang pernah terjadi tidak 

terulang kembali? 

Dengan cara tidak Mengulangi kesalahan yang sama 

20. Apakah anda pernah meminta bantuan guru atau orang lain untuk 

menyelesaikan konflik? 

Pernah 
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Informan kedua perwakilan kelas 7 Vina Astra hayu 

1. Bagaimana cara Anda memahami materi yang diberikan oleh guru? 

Caranya kita harus memperhatikan guru ketika menjelaskan 

2. Apakah anda merasa metode pengajaran yang digunakan oleh guru membantu 

dalam memahami materi? 

Kadang iya kadang tidak 

3. Bagaimana peran teman-teman dalam membantu anda memahami materi 

yang sulit? 

Caranya kita bertanya kepada guru 

4. Bagaimana peran teman-teman dalam membantu Anda memahami materi 

yang sulit? 

Menolong atau memberitahu contohnya 

5. Bagaimana Anda bekerja sama dengan teman-teman dalam menyelesaikan 

tugas kelompok? 

Kurang Tahu 

6. Apakah anda sering berdiskusi dengan teman-teman di luar jam pelajaran? 

Iya sering 

7. Bagaimana anda membagi tugas dengan teman dalam kelompok belajar? 

Dengan cara membagi ada yang menjadi moderator, pembaca dan penulisnya 

8. Apakah anda merasa nyaman bekerja sama dengan teman-teman di kelas 

Iya 

 



135 

 

9. Bagaimana cara anda menunjukkan empati kepada teman-teman yang sedang 

mengalami kesulitan 

Caranya yaitu dengan menolongnya dan membantunya 

 
10. Apakah anda sering mendengarkan masalah yang sering dihadapi teman Anda 

Iya tapi terkadang 

 
11. Selanjutnya Bagaimana anda merespon teman yang membutuhkan bantuan 

Dengan membantunya 

 
12. Apakah anda merasa mudah memahami perasaan orang lain 

Kadang iya kadang tidak 

13. Bagaimana cara anda menyampaikan pendapat anda dalam diskusi kelompok 

Caranya kita memberi salam dulu baru menjelaskan pendapat 

14. Apakah anda merasa pendapat anda didengarkan oleh teman-teman 

Iya 

15. Bagaimana cara anda merespon pendapat yang berbeda dengan pendapat 

anda 

Saya sering menasehatinya 

16. Bagaimana cara anda memastikan bahwa pesan yang anda sampaikan 

dipahami oleh orang lain 

Kurang tahu 

17. Bagaimana cara anda mengatasi konflik dengan teman-teman 

Dengan cara tidak mengulangi permasalahan yang sudah lalu 
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18. Apakah anda merasa mampu mencari solusi yang menguntungkan semua 

pihak dalam sebuah konflik 

Kadang iya kadang tidak 

19. Bagaimana anda memastikan bahwa konflik yang sudah terjadi tidak terulang 

kembali 

Dengan tidak Mengulangi kesalahan yang sudah berlalu 

 
20. Apakah anda pernah meminta bantuan guru atau orang lain untuk 

menyelesaikan konflik 

Iya pernah 
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Informan ketiga perwakilan kelas 7 atas nama Nur astilah 

1. Bagaimana cara Anda memahami materi yang diberikan oleh guru? 

Memperhatikan saat pelajaran dan saat guru menjelaskan 

2. Apakah Anda merasa metode pengajaran yang digunakan oleh guru 

membantu dalam memahami materi? 

Sering tidak 

3. Ketika mengalami kesulitan memahami materi 

Bertanya kepada guru 

4. Bagaimana peran teman-teman dalam membantu Anda memahami materi 

yang sulit? 

Membantu dengan berdiskusi 

5. Bagaimana Anda bekerja sama dengan teman-teman dalam menyelesaikan 

tugas kelompok? 

Juga sama melalui diskusi 

6. Apakah Anda sering berdiskusi dengan teman-teman di luar jam pelajaran? 

Pernah namun seringkali tidak 

7. Bagaimana Anda membagi tugas dengan teman-teman dalam kelompok 

belajar? 

Pada awalnya kita memberi salam 

8. Apakah Anda merasa nyaman bekerja sama dengan teman-teman di kelas? 

Nyaman 
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9. Bagaimana cara Anda menunjukkan empati kepada teman yang sedang 

mengalami kesulitan? 

Membantu 

 
10. Apakah Anda sering mendengarkan masalah yang dihadapi teman Anda? 

Sering mendengarkan tapi seringkali tidak 

11. Bagaimana Anda merespon teman yang membutuhkan bantuan? 

Dengan membantunya langsung 

12. Apakah Anda merasa mudah memahami perasaan orang lain? 

Tidak 

13. Bagaimana cara Anda menyampaikan pendapat dalam diskusi kelompok? 

Langsung memberikan jawaban 

14. Apakah Anda merasa pendapat Anda didengarkan oleh teman-teman? 

Sering didengar sering tidak 

15. Bagaimana Anda merespon pendapat yang berbeda dari pendapat Anda? 

Tidak tahu 

16. Bagaimana cara Anda memastikan bahwa pesan yang Anda sampaikan 

dipahami oleh orang lain? 

17. Bagaimana Anda mengatasi konflik yang terjadi antara Anda dan teman-

teman? 

Tidak tahu 

18. Apakah Anda merasa mampu mencari solusi yang menguntungkan semua 

pihak dalam sebuah konflik? 
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Membantu bersama 

19. Bagaimana Anda memastikan bahwa konflik yang pernah terjadi tidak 

terulang kembali? 

Jangan Mengulangi kesalahan yang sama 

20. Apakah Anda pernah meminta bantuan guru atau orang lain untuk 

menyelesaikan konflik? 

Pernah pernah 
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Informan keempat perwakilan kelas kelas 9 atas nama Nur Hikmah 

1. Bagaimana cara Anda memahami materi yang diberikan oleh guru? 

Dengan cara memperhatikan pada saat guru menjelaskan 

2. Apakah Anda merasa metode pengajaran yang digunakan oleh guru 

membantu dalam memahami materi? 

Membantu 

3. Apa yang Anda lakukan ketika mengalami kesulitan memahami materi 

pelajaran? 

Bertanya kepada guru 

4. Bagaimana peran teman-teman dalam membantu Anda memahami materi 

yang sulit? 

Dengan cara berdiskusi 

5. Bagaimana Anda bekerja sama dengan teman-teman dalam menyelesaikan 

tugas kelompok? 

Mengerjakan bersama dan berdiskusi 

6. Apakah Anda sering berdiskusi dengan teman-teman di luar jam pelajaran? 

Pernah dan sering 

Membagi tugas dengan teman kelompok 

7. Bagaimana Anda membagi tugas dengan teman-teman dalam kelompok 

belajar? 

Membagi tugas secara masing-masing kepada teman kelompok 

8. Apakah Anda merasa nyaman bekerja sama dengan teman-teman di kelas? 

Kadang nyaman kadang tidak 
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9. Bagaimana cara Anda menunjukkan empati kepada teman yang sedang 

mengalami kesulitan? 

Membantu teman yang kesusahan 

10. Apakah Anda sering mendengarkan masalah yang dihadapi teman Anda? 

Kadang-kadang 

11. Bagaimana Anda merespon teman yang membutuhkan bantuan? 

Membantu teman 

12. Apakah Anda merasa mudah memahami perasaan orang lain? 

Kadang-kadang 

13. Bagaimana cara Anda menyampaikan pendapat dalam diskusi kelompok? 

Kurang tahu 

14. Apakah Anda merasa pendapat Anda didengarkan oleh teman-teman? 

Kadang iya kadang tidak 

15. Bagaimana Anda merespon pendapat yang berbeda dari pendapat Anda? 

Tetap menghargai 

16. Bagaimana cara Anda memastikan bahwa pesan yang Anda sampaikan 

dipahami oleh orang lain? 

Belum tahu 

17. Bagaimana Anda mengatasi konflik yang terjadi antara Anda dan teman-

teman? 

Mencari tahu akar permasalahannya dan cara mengatasinya 

18. Apakah Anda merasa mampu mencari solusi yang menguntungkan semua 

pihak dalam sebuah konflik? 



142 

 

Kadang-kadang mampu 

19. Bagaimana Anda memastikan bahwa konflik yang pernah terjadi tidak 

terulang kembali? 

Menyelesaikan dengan baik dan tidak Mengulangi kesalahan yang sama 

20. Apakah Anda pernah meminta bantuan guru atau orang lain untuk 

menyelesaikan konflik? 

Pernah 
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Lampiran 5 Hasil Wawancara Guru 

Wawancara dengan guru ibu Nur Aliyah S,Pd.i 

1. Apa yang Anda ketahui tentang teori kognitif dalam pembelajaran? 

Yang saya ketahui dari kognitif itu adalah teori yang berfokus pada cara 

berpikir dalam menyelesaikan persoalan 

2. Bagaimana Anda menerapkan teori kognitif dalam proses belajar-mengajar di 

kelas? 

Biasanya saya bertanya kepada siswa tentang apa yang mereka ketahui 

terlebih dahulu 

3. Bagaimana teori kognitif membantu anda memahami cara belajar peserta 

didik? 

Teori kognitif itu sangat membantu dalam memahami Bagaimana cara belajar 

anak-anak karena dengan teori itu kita bisa mengetahui seberapa jauh anak-

anak bisa memahami materi yang diajarkan selama di kelas 

4. Bagaimana cara anda menilai pemahaman peserta didik berdasarkan teori 

kognitif 

Saya sering menilai pemahaman peserta didik berdasarkan teori kognitif itu 

melalui soal dan menganalisis Bagaimana jawaban yang diberikan terhadap 

soal-soal 

 
5. Strategi pembelajaran apa saja yang Anda gunakan untuk meningkatkan 

kecerdasan interpersonal siswa? 
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Strategi yang saya pakai itu untuk mengetahui atau meningkatkan 

pengetahuan peserta didik itu multi strategi ada strategi diskusi, ada strategi 

kelompok 

 
6. Bagaimana Anda mengintegrasikan pembelajaran kognitif dengan aktivitas 

kelompok di kelas? 

Mengintegrasikannya dengan cara memberikan mereka persoalan yang 

dijawab secara masing-masing 

 
7. Bisakah Anda memberikan contoh kegiatan yang mendukung interaksi sosial 

antar siswa? 

Contohnya itu ya saat mereka lagi berdiskusi kita mencontohkan secara sosial 

itu adalah contoh paling kecil yaitu ketika interaksi di kelas 

 
8. Bagaimana Anda memotivasi siswa untuk berpikir kritis dan reflektif dalam 

pembelajaran? 

Saya membuat satu pertanyaan yang memancing mereka untuk berpikir kritis 

dan menjawab secara kritis pertanyaan tersebut 

 
9. Bagaimana Anda mengidentifikasi siswa yang memiliki keterampilan sosial 

yang rendah? 

Caranya itu pada saat mereka melakukan kerjasama kelompok atau diskusi di 

mana kita mampu melihat jika anak yang memiliki keterampilan sosial baik 

mereka akan aktif untuk berbicara dan menyampaikan aspirasinya 
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10. Apa saja metode yang Anda gunakan untuk mengembangkan keterampilan 

komunikasi siswa? 

Metodenya yaitu biasanya demonstrasi dan diskusi paling sering yang 

dilakukan adalah diskusi untuk meningkatkan keterampilan komunikasi siswa 

11. Bagaimana Anda mengajarkan siswa untuk berempati dan memahami 

perasaan orang lain? 

Saya biasanya itu menjelaskan untuk membiasakan saling membantu dan 

saling menolong Apabila ada teman yang membutuhkan bantuan 

12. Bagaimana Anda membantu siswa mengatasi konflik interpersonal di kelas? 

Cara saya menyelesaikan konflik antar personal yang terjadi maka saya akan 

menjadi penengah terhadap konflik dan permasalahan tersebut 

13. Bagaimana Anda mengevaluasi keberhasilan pembelajaran yang berbasis 

teori kognitif? 

Caranya untuk mengevaluasi yaitu dengan memberikan soal entah itu pada 

saat UTS entah itu pada saat ulangan harian atau soal-soal yang memiliki 

hubungan dengan materi yang diajarkan 

14. Apa saja indikator yang Anda gunakan untuk menilai peningkatan kecerdasan 

interpersonal siswa? 

Indikator yang saya pergunakan adalah dengan memberikan pekerjaan yang 

bisa mengolah pola pikir mereka dalam menyampaikan pendapat mereka 

15. Bagaimana Anda memanfaatkan umpan balik dari siswa untuk meningkatkan 

metode pengajaran Anda? 

Saya biasanya selalu melakukan refleksi di akhir pelajaran 
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16. Bagaimana Anda mengukur efektivitas strategi pembelajaran kognitif dalam 

interaksi sosial siswa? 

Caranya itu tentunya memberikan soal-soal dari materi-materi yang saya 

berikan sehingga mereka dilatih dan sanggup untuk menyampaikan 

pendapatnya 

17. Apa saja tantangan utama yang Anda hadapi dalam menerapkan teori kognitif 

di kelas? 

 
Tantangannya adalah karena tingkat kemampuan dan kompetensi anak-anak 

yang berbeda-beda sehingga guru harus mengetahui perbedaan-perbedaan 

karakteristik tersebut 

18. Bagaimana Anda mengatasi hambatan dalam mengembangkan kecerdasan 

interpersonal siswa? 

Hambatan dalam mengembangkan kecerdasan interpersonal siswa bisa 

berasal dari berbagai faktor, seperti kurangnya minat siswa, latar belakang 

sosial yang berbeda, dan dinamika kelas yang kurang kondusif. Untuk 

mengatasinya, saya biasanya memulai dengan membangun hubungan yang 

baik dan memahami masing-masing siswa. Saya mencoba menciptakan 

lingkungan kelas yang inklusif dan mendorong kerjasama melalui kegiatan 

kelompok. Selain itu, saya juga menggunakan pendekatan personal dengan 

memberikan perhatian khusus kepada siswa yang membutuhkan bimbingan 

lebih dalam berinteraksi sosial. Melalui pendekatan yang berkelanjutan, saya 

berharap dapat membantu siswa mengatasi hambatan interpersonal mereka. 
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19. Apakah Anda pernah menghadapi resistensi dari siswa terhadap metode 

pembelajaran ini? Jika ya, bagaimana cara Anda mengatasinya? 

Ya, terkadang ada resistensi dari siswa, terutama di awal penerapan metode 

pembelajaran berbasis teori kognitif. Beberapa siswa mungkin merasa tidak 

nyaman atau terbebani dengan cara belajar yang baru. Untuk mengatasi hal 

ini, saya berusaha memberikan pemahaman kepada siswa tentang manfaat 

dari metode ini dan bagaimana hal itu dapat membantu mereka dalam 

kehidupan sehari-hari, bukan hanya di sekolah. Saya juga mencoba membuat 

pembelajaran menjadi lebih menyenangkan dan relevan dengan kehidupan 

mereka. Misalnya, menggunakan contoh-contoh nyata atau permainan 

edukatif yang melibatkan interaksi sosial. Selain itu, saya selalu terbuka untuk 

menerima masukan dari siswa dan menyesuaikan metode saya agar lebih 

sesuai dengan kebutuhan mereka. 

20. Apa saran Anda untuk guru lain yang ingin menerapkan teori kognitif dalam 

pembelajaran mereka? 

Saran saya untuk guru lain yang ingin menerapkan teori kognitif adalah untuk 

memulai dengan memahami konsep dasar dari teori ini dan bagaimana hal itu 

dapat diterapkan dalam konteks kelas mereka. Penting untuk mengenal siswa 

dengan baik dan menciptakan lingkungan belajar yang mendukung. Selain itu, 

fleksibilitas dan keterbukaan terhadap perubahan sangat diperlukan. Jangan 

takut untuk mencoba metode baru dan mengevaluasi efektivitasnya secara 

berkala. Berdiskusi dengan rekan sejawat dan mencari umpan balik dari siswa 

juga dapat sangat membantu dalam meningkatkan pendekatan pembelajaran. 
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Dan yang terpenting, teruslah belajar dan mengembangkan diri sebagai 

pendidik agar selalu dapat memberikan yang terbaik bagi siswa. 
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Lampiran 6 Dokumentasi 
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