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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN 

A. Transliterasi Arab-Latin 

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat 

dilihat pada tabel berikut: 

1. Konsonan 

Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama 

 alif ا
 

tidak dilambangkan 
 

tidak dilambangkan 
 ب 

 
ba 
 

b 
 

Be 
 ت 

 
ta 
 

t 
 

Te 
 ث 

 
s\a 
 

s\ 
 

es (dengan titik di atas) 
 ج 

 
jim j 

 
Je 
 ح 

 
h}a 
 

h} 
 

ha (dengan titik di bawah) 
 خ 

 
kha 

 
kh 
 

ka dan ha 
 د 

 
dal 

 
d 
 

De 
 ذ 

 
z\al 

 
z\ 
 

zet (dengan titik di atas) 
 ر 

 
ra 
 

r 
 

Er 
 ز 

 
zai 

 
z 
 

Zet 
 س 

 
sin 

 
s 
 

Es 
 ش 

 
syin 

 
sy 
 

es dan ye 
 ص 

 
s}ad 

 
s} 
 

es (dengan titik di bawah) 
 ض  

 
d}ad 

 
d} 
 

de (dengan titik di bawah) 
 ط 

 
t}a 
 

t} 
 

te (dengan titik di bawah) 
 ظ 

 
z}a 
 

z} 
 

zet (dengan titik di bawah) 
 ع 

 
‘ain 

 
‘ 
 

apostrof terbalik 
 غ 

 
gain 

 
g 
 

Ge 
 ف 

 
fa 
 

f 
 

Ef 
 ق 

 
qaf 

 
q 
 

Qi 
 ك 

 
kaf 

 
k 
 

Ka 
 ل 

 
lam 

 
l 
 

El 
 م 

 
mim 

 
m 
 

Em 
 ن 

 
nun 

 
n 
 

En 
 و 

 
wau 

 
w 
 

We 
 هـ 

 
ha 
 

h 
 

Ha 
 ء 

 
hamzah 

 
’ 
 

Apostrof 
 ى 

 
ya 
 

y 
 

Ye 
 

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

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

(’). 
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2. Vokal 

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

tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. 

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, 

transliterasinya sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara 

harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu: 

 

 

 

 

 Contoh: 

 kaifa : كَيْفَ  

 haula : هَوْلَ  

3. Maddah 

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, 

transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu: 

 

 

 

 

Contoh: 

 ma>ta : مَاتَ 

 <rama : رَمَى

 qi>la : قِيْلَ  

 yamu>tu : يََوُْتُ 

Nama 

 

Huruf Latin 

 

Nama 

 

Tanda 

 fath}ah 
 

a a  َا 
kasrah 
 

i i  َا 
d}ammah 
 

u u  َا 

Nama 

 

Huruf Latin 

 

Nama 

 

Tanda 

 

fath}ah  dan ya>’ 
 

ai a dan i  ْى  ـَ
 

fath}ah dan wau 

 

au a dan u 

 

وْ   ـَ

Nama 
Harakat dan 

Huruf 

 

Huruf dan  

Tanda 

 

Nama 

fath}ah dan alif atau ya>’ 
 

 ... َ ا | ... َ ى
 

d}ammah dan wau 
 

و  ـُ

a> 

u> 

a dan garis di atas 

 
kasrah dan ya>’ 
 

i> i dan garis di atas 

 
u dan garis di atas 

 

 ـى
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4. Ta>’ marbu>t}ah 

Transliterasi untuk ta>’ marbu>t}ah ada dua, yaitu: ta>’ marbu>t}ah yang hidup 

atau mendapat harakat fath}ah, kasrah, dan d}ammah, transliterasinya adalah [t]. 

Sedangkan ta>’ marbu>t}ah yang mati atau mendapat harakat sukun, 

transliterasinya adalah [h]. 

Kalau pada kata yang berakhir dengan ta>’ marbu>t}ah diikuti oleh kata yang 

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

marbu>t}ah itu ditransliterasikan dengan ha (h). 

Contoh: 

 raud}ah al-at}fa>l : رَوْضَةُ  الَأطْفَالِ 

 al-madi>nah al-fa>d}ilah :  ُالَْمَدِيْـنَةُ  الَْفَاضِلَة

 al-h}ikmah :  ُ الِْْكْمَة

5. Syaddah (Tasydi>d) 

Syaddah atau tasydi>d yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan 

dengan sebuah tanda tasydi>d ( ــّ     ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan 

perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah. 

Contoh: 

 <rabbana : ربََّناَ 

 <najjaina : نَََّيْناَ 

 al-h}aqq :  ُالَْْقَ  

 nu“ima : نُـعِ مَ 

 aduwwun‘ : عَدُو  

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

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

Contoh: 

 Ali> (bukan ‘Aliyy atau ‘Aly)‘ : عَلِى  

 Arabi> (bukan ‘Arabiyy atau ‘Araby)‘ : عَرَب  

6. Kata Sandang 

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

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

qamariyah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang 

mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan 

dihubungkan dengan garis mendatar (-). 

Contoh: 
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 al-syamsu (bukan asy-syamsu) : الَشَّمْسُ 

 al-zalzalah (az-zalzalah) :  ُالَزَّلْزلََة

 al-falsafah :  ُالَْفَلْسَفَة

 al-bila>du : الَْبلَادُ 

7. Hamzah 

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

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

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

Contoh: 

 ta’muru>na : تََْمُرُوْنَ 

 ‘al-nau : الَنـَّوعُْ 

 syai’un : شَيْء  

 umirtu : أمُِرْتُ 

8. Penulisan Kata Arab yang Lazim Digunakan dalam Bahasa Indonesia 

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

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

kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa 

Indonesia, atau sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, atau lazim 

digunakan dalam dunia akademik tertentu, tidak lagi ditulis menurut cara 

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

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

teks Arab, maka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh: 

Fi> Z{ila>l al-Qur’a>n 

Al-Sunnah qabl al-tadwi>n 

9. Lafz} al-Jala>lah ( الل) 

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

atau berkedudukan sebagai mud}a>f ilaih (frasa nominal), ditransliterasi tanpa 

huruf hamzah. 

Contoh: 

   billa>h بِِللِ   di>nulla>h دِيْنُ اللِ 

Adapun ta>’ marbu>t}ah di akhir kata yang disandarkan kepada lafz} al-

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

 hum fi> rah}matilla>h    هُمْ فِْ رَحَْْةِ اللِ 
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10. Huruf Kapital 

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

transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Wa ma> Muh}ammadun illa> rasu>l 

Inna awwala baitin wud}i‘a linna>si lallaz \i> bi Bakkata muba>rakan 

Syahru Ramad}a>n al-laz\i> unzila fi>h al-Qur’a>n 

Nas}i>r al-Di>n al-T{u>si> 

Abu>> Nas}r al-Fara>bi> 

Al-Gaza>li> 

Al-Munqiz\ min al-D}ala>l 

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

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

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

Contoh: 

 

 

 

 

B. Daftar Singkatan 

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah: 

swt. = subh}a>nahu> wa ta‘a>la>  

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

a.s. = ‘alaihi al-sala>m 

H = Hijrah 

M = Masehi 

Abu> al-Wali>d Muh}ammad ibn Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abu> al-Wali>d 
Muh}ammad (bukan: Rusyd, Abu> al-Wali>d Muh}ammad Ibnu) 

Nas}r H{a>mid Abu> Zai>d, ditulis menjadi: Abu> Zai>d, Nas}r H{a>mid (bukan: Zai>d, Nas}r 
H{ami>d Abu>) 
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SM = Sebelum Masehi 

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

w.  = Wafat tahun 

QS …/…: 4 = QS al-Baqarah/2: 4 atau QS A<li ‘Imra>n/3: 4 

HR = Hadis Riwayat 
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ABSTRAK 

Nama : Rosminah 

NIM : 80200221040    

Judul : Implementasi Model Pembelajaran Kooperatif Tipe Giving 

Question and Getting Answer (GQGA) pada Pembelajaran 

PAI terhadap Peningkatan  Critical Thinking Peserta Didik 

Di UPT SMAN 6 Selayar 

 

Penelitian yang bertujuan untuk: 1) menggambarkan implementasi model 

pembelajaran kooperatif tipe Giving Question and Getting Answer (GQGA) pada 

pembelajaran PAI di UPT SMAN 6 Selayar? 2) mengungkap realitas critical 
thinking peserta didik pada pembelajaran PAI di UPT SMAN 6 Selayar?, dan     

3) menganalisis hambatan pelaksanaan model pembelajaran kooperatif tipe 

Giving Question and Getting Answer (GQGA) dalam peningkatan critical 
thinking pada pembelajaran PAI peserta didik di UPT SMAN 6 Selayar? 

 Penelitian kualitatif jenis studi kasus, menggunakan instrumen pedoman 

wawancara dan alat dokumentasi untuk mengumpul data pada sumber data 

primer dan sumber data sekunder yang diolah dan dianalisis dengan model miles 

dan huberman melalui tiga langkah, yaitu reduksi data, penyajian data, dan 

konklusi data. 

Hasil penelitian dideskripsikan, yaitu: 1) Implementasi Model 

Pembelajaran Giving Question and Getting Answer (GQGA) pada Pembelajaran 

Pendidikan Agama Islam (PAI) di UPT SMAN 6 Selayar telah berjalan dengan 

baik dalam proses belajar-mengajar, melalui tahap pendahuluan, inti, dan 

penutup. 2) Realitas critical thingking peserta didik pada pembelajaran PAI di 

UPT SMAN 6 Selayar dapat dikategorikan sebagai cukup kritis. Hal ini dilihat 

dari lima indikator keterampilan critical thingking, meliputi; a) interpretasi, b) 

analisis, , c) evaluasi, d) inferensi/menyimpulkan, e) penjelasan. 3) Dalam 

peningkatan kemampuan berpikir kritis pada mata pelajaran Pendidikan Agama 

Islam (PAI) melalui penerapan model pembelajaran kooperatif tipe Giving 
Question and Getting Answer (GQGA)  di UPT SMAN 6 Selayar, ditemukan 

beberapa hambatan yang mempengaruhi efektivitas pembelajaran, meliputi; a) 

diversitas karakter peserta didik, b) kendala fisik dan psikologis peserta didik , c) 

persiapan guru, d) keterbatasan media pembelajaran, e) kehadiran peserta didik 

yang tidak konsisten. 

Penelitian mengenai implementasi Model Pembelajaran Giving Question 
and Getting Answer (GQGA) pada pembelajaran Pendidikan Agama Islam (PAI) 

di UPT SMAN 6 Selayar memberikan implikasi; 1) Perlunya pengembangan 

model pembelajaran Giving Question and Getting Answer (GQGA) untuk 

meningkatkan keterampilan berpikir kritis peserta didik dalam pembelajaran PAI 

di UPT SMAN 6 Selayar, serta pentingnya pelatihan dan dukungan bagi guru 

dalam mengimplementasikan strategi tersebut. 
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ABSTRACT 

Name  : Rosminah 

Student’s ID : 80200221040 

Title  : Implementation of the Giving Question and Getting Answer  

(GQGA) Cooperative Learning Model in PAI Learning to  

Improve Students' Critical Thinking at UPT SMAN 6 Selayar 

 

The research aims to: 1) describe the implementation of the Giving 

Question and Getting Answer (GQGA) type cooperative learning model in PAI 

learning at UPT SMAN 6 Selayar 2) reveal the reality of students' critical thinking 

in PAI learning at UPT SMAN 6 Selayar, and 3) analyze constraints to 

implementing the Giving Question and Getting Answer (GQGA) cooperative 

learning model in improving students' critical thinking in  PAI learning at UPT 

SMAN 6 Selayar. 

This research is a case study type qualitative research, using interview guide 

instruments and documentation tools to collect data from primary data sources 

and secondary data sources which are processed and analyzed using the Miles 

and Huberman model through three steps, namely data reduction, data 

presentation, and data conclusion. 

The results of the research are described, namely: 1) Implementation of 

the Giving Question and Getting Answer (GQGA) learning lodel in Islamic 

Religious Education/PAI Learning at UPT SMAN 6 Selayar has gone well in the 

teaching and learning process, through the preliminary, core and closing stages . 

2) The reality of students' critical thinking in PAI learning at UPT SMAN 6 

Selayar can be categorized as quite critical. This can be seen from five indicators 

of critical thinking skills, including; a) interpretation, b) analysis, c) evaluation, 

d) inference, e) explanation. 3) In improving critical thinking skills in PAI 

subjects through the implementation of the Giving Question and Getting Answer 

(GQGA) cooperative learning model at UPT SMAN 6 Selayar, several obstacles 

were found that influenced the effectiveness of learning, including; a) diversity of 

student characters, b) physical and psychological constraints of students, c) 

teacher preparation, d) limitations of learning media, e) inconsistent student 

attendance. 

Research regarding the implementation of the Giving Question and 

Getting Answer (GQGA) learning model in PAI learning at UPT SMAN 6 Selayar 

provides implications; The need to develop the Giving Question and Getting 

Answer (GQGA) learning model to improve students' critical thinking skills in 

PAI learning at UPT SMAN 6 Selayar, as well as the importance of training and 

support for teachers in implementing this strategy. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Di era globalisasi pendidikan memegang peranan penting, karena 

pendidikan merupakan pengembang peningkatan dan pengembangan kualitas 

sumber daya manusia. Pendidikan yang dimaksud di sini adalah pendidikan yang 

menuntut peserta didik aktif atau berpusat pada peserta didik (student centre) 

dan sebaliknya, bukan hanya guru yang memberikan pengetahuan kepada peserta 

didik (teacher centre) atau satu-satunya sumber belajar, karena guru hanya 

sebagai fasilitator dan motivator untuk mencapai tujuan pembelajaran. 

Kegiatan pembelajaran di kelas merupakan inti peneyelenggaraan 

pendidikan. Kemampuan untuk menciptakan suasana kondusif, guna 

mewujudkan proses pembelajaran yang menyenangkan merupakan tuntutan tugas 

dan tanggung jawab guru yang harus dilaksanakan secara maksimal. Guru yang 

diasumsikan sebagai agen pembelajaran (agent of instruction) tentu saja 

merupakan faktor yang sangat menentukan keberhasilan pembelajaran. Untuk itu 

diperlukan adanya prinsip-prinsip pembelajaran yang harus dipedomani setiap 

guru. 

Menurut H. Ahmad Sabri dalam Ngalimun bahwa: 

Pembelajaran pada dasarnya adalah suatu proses yang dilakukan oleh guru 
dan peserta didik sehingga terjadi proses belajar dalam arti adanya 
perubahan perilaku individu peserta didik itu sendiri. Perubahan tersebut 
bersifat intensional, positif-aktif, dan efektif-fungsional.1 

Berdasarkan pendapat di atas ditemukan bahwa pembelajaran adalah 

proses yang melibatkan guru dan peserta didik yang bertujuan memberikan 

 

1Ngalimun, Strategi   Pembelajaran   dilengkapi   dengan   65   Model   Pembelajaran 

(Yogyakarta: Parana Ilmu, 2017), h.44 
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perubahan perilaku individu, baik bersifat intensional (niat atau kegigihan), 

positif-aktif, maupun efektif-fungsional. 

Pendidikan memegang peranan penting dalam meningkatkan kualitas 

sumber daya manusia untuk menciptakan kesejahteraan umum dan mencerdaskan 

bangsa dengan cara membentuk generasi yang unggul, berkualitas, dan sanggup 

bersaing. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan 

Nasional menyebutkan, bahwa: 

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 diperlukan dirinya, masyarakat, Bangsa, dan Negara.2 

Disusul pula dengan Permendiknas RI No. 41 Tahun 2007 tentang 

Standar Proses Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah, “Mensyaratkan 

pelaksanaan proses pembelajaran dilakukan meliputi : Kegiatan pendahuluan, 

inti, (eksplorasi, elaborasi, konfirmasi), dan penutup”.3 Regulasi di atas 

menuntut guru untuk dapat mendesain pembelajaran secara baik dengan 

memaksimalkan model pembelajaran yang tepat, yang dapat memotivasi belajar 

serta merangsang berfikir kritis peserta didik dan menyenangkan, yang 

memungkinkan peserta didik dapat berpartisipasi aktif dalam diskusi atau tanya 

jawab dengan beberapa pertanyaan yang hots, terciptanya kerja sama peserta 

didik, juga dengan guru dalam proses pembelajaran. Di antara metode 

pembelajaran yang terdapat dalam al-Qur’an adalah al-hikmah, mauw’izah al-

hasanah dan al-mujadalah. 

 

 

 

2 Undang-undang Sisdiknas Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional, 

(Jakarta: Sinar Grafika, 2009), h. 2 

3 Syarifuddin, et.al.,Pendidikan dan Latihan Profesi Guru (Medan: Fak. Tarbiyah IAIN 

Susqa, 2012), h.71. 
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Strategi dan metode tersebut terdapat dalam QS. an-Nahl/16: 125. 

  ضَلَّ   بِنَْ   اعَْلَمُ   هُوَ   ربََّكَ   اِنَّ   اَحْسَنُ    هِيَ   بِِلَّتِْ   وَجَادِلْْمُْ   الَْْسَنَةِ   وَالْمَوْعِظةَِ   بِِلِْْكْمَةِ   ربَِ كَ   سَبِيْلِ   اِلٰ   ادُعُْ 
 بِِلْمُهْتَدِيْنَ  اعَْلَمُ  وَهُوَ  ٖ  سَبِيْلِه عَنْ 

Terjemahnya: 

Serulah (manusia) ke jalan Tuhanmu dengan hikmah) dan pengajaran yang 
baik serta debatlah mereka dengan cara yang lebih baik. Sesungguhnya 
Tuhanmu Dialah yang paling tahu siapa yang tersesat dari jalan-Nya dan 
Dia (pula) yang paling tahu siapa yang mendapat petunjuk.4 

Dalam penafsiran bil hikmah, menurut M. Quraish Shihab, hikmah yakni 

berdialog dengan kata-kata bijak sesuai dengan tingkat kepandaian orang yang 

diajak pada kebaikan.5 Al-Mau’zatil hasanah, Hamka mengartikan sebagai 

pengajaran yang baik, atau pesan-pesan yang baik, yang disampaikan sebagai 

nasihat.6 Adapun kata jadilhum berasal dari kata jidal yang bermakna diskusi 

atau bukti-bukti yang mematahkan alasan atau dalih mitra diskusi dan 

menjadikannya tidak dapat bertahan, baik yang dipaparkan itu diterima oleh 

semua orang maupun hanya oleh mitra bicara.7 

Kata “bi al-hikmah, al-mauw’izah, dan mujadalah merupakan metode 

pembelajaran yang dapat guru gunakan dalam kegiatan pembelajaran”. Dalam 

model Giving Question and Getting Answer (GQGA), al-hikmah dan mauw’izah 

hasanah sama dengan metode ceramah yang biasanya dilakukan oleh guru pada 

kegiatan awal yaitu dalam menjelaskan tujuan pembelajaran dan juga sebagai 

pengantar dalam pembelajaran. Mujadalah sama dengan diskusi dalam hal ini 

dilakukan oleh peserta didik dan peserta didik lainnya dalam proses tanya jawab 

tentang materi pembelajaran yang dilakukan oleh kelompok yang satu terhadap 

 

4Kementerian Agama, Al-Qur’an dan Terjemahannya (Jakarta: Edisi Yang 

Disempurnakan, 2019), h 391 

5M. Quraish Shihab, Tafsir Al-Misbah, (vol. VI; Jakarta: Lentera Hati, 2002), , h. 386 

6Hamka, Tafsir Al-Azhar, (Jakarta: Pustaka Panjimas, 1983), juz. 13 & 14, h. 321 

7M. Quraish Shihab, Tafsir Al-Misbah, h. 385 
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kelompok yang lain, ataupun tanya jawab antara guru dan peserta didik jika ada 

pertanyaan yang tidak bisa dijawab oleh peserta didik. 

Kurikulum Indonesia dalam Permendikbud No. 81 A tahun 2013 tentang 

Implementasi Kurikulum telah mengamanatkan bahwa kurikulum harus mampu 

menjawab tantangan dan kebutuhan masa depan agar peserta didik mampu hidup 

dalam masyarakat global, salah satunya adalah kemampuan berpikir kritis dalam 

pembelajaran. Amanat ini diperkuat oleh Permendikbud No. 36 tahun 2018 

bahwa kurikulum 2013 dikembangkan dengan penyempurnaan beberapa pola 

pikir termasuk penguatan pada pola pembelajaran kritis.8 

Selain itu lebih lanjut, banyak studi nasional maupun internasional yang 

menyebutkan bahwa Indonesia juga telah lama mengalami krisis pembelajaran 

(learning crisis). Studi-studi tersebut menemukan tidak sedikit peserta didik di 

Indonesia yang kesulitan memahami bacaan sederhana ataupun menerapkan 

konsep Matematika Dasar. Temuan tersebut juga menunjukkan adanya 

kesenjangan pendidikan yang cukup curam di antara wilayah dan kelompok 

sosial di Indonesia. 

Melihat kondisi tersebut, Kemendikbudristek mencoba untuk melakukan 

upaya pemulihan pembelajaran. Salah satu upaya yang dilakukan guna mengatasi 

permasalahan yang ada ialah mencanangkan “Kurikulum Merdeka”. 

Sebagaimana dalam Permendikbudristek No. 262/M/2022; Tentang Pedoman 

Penerapan Kurikulum dalam Rangka Pemulihan Pembelajaran. Memuat struktur 

Kurikulum Merdeka, aturan terkait pembelajaran dan asesmen, Projek Penguatan 

Profil Pelajar Pancasila, serta beban kerja guru.9 

 

8Fathur Rohman, Kusaeri, Penilaian Kemampuan Berpikir Kritis Dalam Pembelajaran 

Fikih Dengan Watson-Glaser Critical Thinking Appraisal (WGCTA), (EDUKASI: Jurnal 

Penelitian Pendidikan Agama dan Keagamaan, 2021), h. 334 

9Kebijakan Pemerintah Terkait Kurikulum Merdeka – Merdeka Mengajar 

https://pusatinformasi.guru.kemdikbud.go.id/hc/en-us/articles/6824815789465-Kebijakan 

https://pusatinformasi.guru.kemdikbud.go.id/hc/en-us/articles/6824815789465-Kebijakan
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Kurikulum Merdeka merupakan kurikulum dengan pembelajaran 

intrakurikuler yang beragam, konten akan lebih optimal agar peserta didik 

memiliki cukup waktu untuk mendalami konsep dan menguatkan kompetensi. 

Guru memiliki keleluasaan untuk memilih berbagai perangkat ajar sehingga 

pembelajaran dapat disesuaikan dengan kebutuhan belajar dan minat peserta 

didik. 

Dalam konteks pembelajaran PAI, kemampuan berpikir kritis juga 

menjadi salah satu kemampuan yang ditekankan dalam kurikulum 2013. 

Keputusan Menteri Agama No. 183 tahun 2019 tentang Kurikulum Pendidikan 

Agama Islam dan Bahasa Arab pada Madrasah menegaskan bahwa salah satu 

alasaan pengembangan kurikulum 2013 dalam mata pelajaran PAI dan Bahasa 

Arab adalah untuk mengembangkan pola pembelajaran kritis dan solutif. 

Maka, pembelajaran PAI kurikulum 2013 harus mampu mengakomodir 

kemampuan berpikir kritis peserta didik. Untuk itu, KMA menetapkan bahwa 

kemampuan berpikir kritis menjadi salah satu kompetensi inti yang harus dicapai 

dalam setiap mata pelajaran PAI yang meliputi akidah akhlak, al-Qur’an hadits, 

fikih, dan SKI.10      Pada abad 21 atau era revolusi industri 4.0 diperlukan suatu 

keterampilan yang dapat mengantarkan seseorang untuk sukses dalam 

kehidupannya. Keterampilan tersebut adalah 4C yaitu keterampilan Critical 

Thinking, Communication, Creative Thinking, dan Collaboration. Keterampilan 

abad ke-21 didefinisikan sebagai seperangkat luas pengetahuan, keterampilan, 

kebiasaan kerja, serta karakter yang dianggap penting bagi keberhasilan dunia 

saat ini. The Queensland Curriculum and Assessment Authority mendefinisikan 

 
Pemerintah-Terkait-Kurikulum-Merdeka Accessed: 2023-07-23 

10 Fathur Rohman, Kusaeri, Penilaian Kemampuan Berpikir Kritis Dalam Pembelajaran 

Fikih Dengan Watson-Glaser Critical Thinking Appraisal (WGCTA) CRITICAL THINKING 

ABILITY ASSESSMENT IN FIKIH LEARNING WITH WATSONGLASER CRITICAL THINKING 

APPRAISAL (WGCTA), h. 334 
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keterampilan abad 21 sebagai keterampilan prioritas tinggi dan atribut yang 

diyakini paling signifikan untuk membantu peserta didik hidup dan bekerja 

dengan sukses di abad ke-21. Lebih lanjut, Johnson menekankan bahwa 

keterampilan di abad ke-21 ini tidak hanya lebih dari melek teknologi tetapi 

juga mencakup pemikiran kritis, pemecahan masalah, komunikasi, dan kerja tim 

yang diperlukan untuk berhasil dalam pekerjaan dan kehidupan.11 

Hixson, Ravitz, dan Whisman mengidentifikasi delapan keterampilan 

yang harus dimiliki setiap peserta didik di abad 21 ini, yaitu: (1) Keterampilan 

berpikir kritis, mengacu pada kemampuan peserta didik dalam menganalisis 

masalah yang kompleks, menyelidiki pertanyaan yang tidak ada jawaban jelas, 

mengevaluasi berbagai sudut pandang sumber informasi, dan menarik kesimpulan 

yang tepat berdasarkan bukti dan alasan; (2) Keterampilan kolaborasi, yang 

mengacu pada kemampuan peserta didik yang dapat bekerja sama untuk 

memecahkan masalah atau menjawab pertanyaan, untuk bekerja secara efektif, 

saling menghormati dalam kerja tim untuk mencapai tujuan dan bertanggung 

jawab bersama untuk menyelesaikan tugas; (3) Keterampilan komunikasi, 

mengacu pada kemampuan peserta didik dalam mengatur pikiran, temuan mereka 

dan membagikannya secara efektif melalui berbagai media serta secara lisan 

maupun tulisan; (4) Keterampilan kreativitas dan inovasi, merujuk pada 

kemampuan peserrta didik dalam menghasilkan dan memperbaiki solusi pada 

masalah atau tugas yang kompleks berdasarkan sintesis, yang kemudian 

menggabungkannya atau mempresentasikan apa yang telah mereka pelajari 

dengan cara baru dan orisinal; (5) Keterampilan pengarahan diri sendiri, mengacu 

pada peserta didik yang dapat mengambil tanggung jawab untuk pembelajaran 

mereka dengan mengidentifikasi topik untuk mengejar dan memproses 

 

11Mauliana Wayudi, dkk, Kajian analisis keterampilan berpikir kritis siswa sekolah 

menengah atas. (Jurnal Pendidikan Manajemen Perkantoran Vol. 5 No. 1, 2020), h. 68 
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pembelajaran mereka sendiri, dan mampu meninjau pekerjaannya sendiri serta 

menanggapi umpan balik; (6) Koneksi global, mengacu pada peserta didik yang 

mampu memahami masalah global, geopolitik yang termasuk kesadaran 

geografi, budaya, bahasa, sejarah dan literatur dari Negara lain; (7) koneksi 

lokal, yang merujuk pada peserta didik yang mampu menerapkan apa yang telah 

dipelajari ke konteks lokal dan masalah komunitas; (8) Penggunaan teknologi 

sebagai alat untuk belajar, mengacu pada peserta didik yang dapat mengelola 

pembelajaran mereka dan menghasilkan produk dengan menggunakan informasi 

dan teknologi komunikasi yang tepat. 

Keterampilan 4C dapat dilatih melalui pembelajaran di lembaga 

pendidikan. (1) Critical Thinking dan Creative Thingking, dapat dilatih dengan 

pendekatan yang diawali dengan tanya jawab dengan pertanyaan-pertanyaan hots 

dan bagimana menemukan jawaban atau solusi seperti dengan penerapan model 

pembelajaran Giving Question and Getting Answer, dilanjutkan dengan 

tantangan berupa cara membuat pertanyaan-pertanyaan hots dan menemukan 

jawaban serta pemecahan masalahnya secara berbeda-beda dengan melihat 

masalah tersebut dari berbagai sudut pandang.(2) Collaboration atau bekerjasama 

dapat dilatih melalui strategi coopererative learning dan model pembelajaran lain 

yang dilaksanakan secara berkelompok dengan memunculkan nilai-nilai 

pembelajaran kooperatif. (3) Communication dapat dilatih melalui metode Giving 

Question and Getting Answer (GQGA) yaitu terdapat 2 tugas yang akan 

diberikan pada peserta didik seperti: soal pada lembar 1. Saya belum memahami 

tentang…? Dan pada lembar 2. Saya dapat menjelaskan tentang…? Sehingga 

pada lembaran 1 akan memancing peserta didik untuk menuliskan bagian materi 

yang belum mereka pahami dan tentunya juga akan memancing peserta didik 
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untuk menuliskan pertanyaan yang hots sehingga terjadi tanya jawab dalam kelas 

yang diharapkan dapat meningkatkan critical thinking pada peserta didik. 

Menurut Lambertus dalam Agni Danaryanti dan Adelina Tri Lestari 

bahwa “Berpikir kritis yaitu potensi yang bisa diukur, dilatih, dikembangkan, 

dan dimiliki oleh setiap orang”.8 Berpikir kritis termasuk keterampilan abad-21 

yang harus dimiliki peserta didik sehingga dapat bekerja dengan sukses. Berpikir 

kritis merupakan suatu proses intelektual dalam menemukan, menganalisis, dan 

mengevaluasi informasi yang diperoleh dari observasi maupun pengalaman yang 

nantinya digunakan untuk melakukan pertimbangan dalam mengambil suatu 

tindakan. 

Menurut observasi awal di UPT SMAN 6 Selayar sebagian besar guru 

menggunakan metode konvensional. Akibat penggunaan metode yang tidak 

sesuai dengan karakteristik mata pelajaran sehingga tujuan pembelajaran sulit 

tercapai, mengakibatkan rendahnya antusiasme kelas dan menurunnya kreativitas 

peserta didik, dalam hal ini peserta didik tidak termotivasi untuk berpikir kritis 

(critical thinking). Di UPT SMAN 6 Selayar pada proses pembelajaran masih 

didominasi oleh guru, yang memposisikan peserta didik sebagai obyek, dianggap 

belum tahu apa-apa. Guru memposisikan diri sebagai orang yang 

berpengetahuan, mempunyai otoritas tertinggi, materi diberikan dalam bentuk 

seperti yang diinginkan oleh pihak guru semata, cara demikian terbukti tidak 

berhasil meningkatkan critical thinking peserta didik dalam pembelajaran. 

B. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus 

1. Fokus Penelitian 

Fokus penelitian dipusatkan terhadap pokok penelitian yang akan 

dilakukan. Fokus penelitian merupakan garis besar dalam penelitian yang 

bermanfaat agar observasi dan analisa hasil penelitian akan menjadi terarah, 
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dengan fokus masalah pada implementasi model pembelajaran kooperatif tipe 

Giving Question and Getting Answer (GQGA) pada pembelajar PAI terhdap 

peningkatan critical thinking peserta didik di UPT SMAN 6 Selayar, sebagai 

fokus penelitian. 

2. Deskripsi Fokus 

Adapun deskripsi fokus penelitian dari penelitian ini digambarkan pada 

tabel berikut: 

Tabel 1.1 

Deskripsi Fikus Penelitian 

Dimensi Deskripstor 

Implementasi Model 

Pembelajaran Giving 

Question and Getting 

Answer (GQGA)  

Langkah-langkah implementasi Model 

Pembelajaran Giving Question and Getting 

Answer (GQGA)  

Critical thinking peserta 

didik pembelajaran PAI 

1. Interpretasi (Interpretation): kemampuan untuk 

memahamin segala bentuk data maupun 

informasi.  

2. Analysis: kemampuan untuk menganalisis 

kejadian atau informasi yang didapatkan. 

3. Evaluation; kemampuan untuk mengevaluasi 

suatu pendapat atau informasi yang didapatkan. 

4. Inference; menyimpulkan suatu data ataupun 

informasi yang didapatkan 

5. Explanation; kemampuan untuk menjelaskan 

suatu data, pendapat ataupun peristiwa 

berdasarkan bukti-bukti yang relevan 

 Berdasarkan tabel di atas dapat deskripsikan setiap dimensinya yakni; 

Pertama, Implementasi Model Pembelajaran Kooperatif  Tipe Giving Question 

and Getting Answer (GQGA) pada Pembelajaran Pendidikan Agama Islam (PAI); 

Deskripsi fokus ini akan membahas secara rinci tentang bagaimana model 

pembelajaran kooperatif tipe GQGA diterapkan dalam konteks pembelajaran 
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PAI. Penekanan akan diberikan pada proses pembelajaran yang melibatkan para 

peserta didik dalam memberikan pertanyaan dan mendapatkan jawaban dari 

anggota kelompoknya. Metode ini mempromosikan interaksi antar anggota 

kelompok dan penguatan pemahaman materi PAI melalui proses diskusi dan 

dialog. Penjelasan mengenai langkah-langkah implementasi, strategi yang 

digunakan, dan manfaat dari model pembelajaran ini akan dijelaskan secara 

komprehensif. 

Kedua, Deskripsi Fokus: Critical Thinking Peserta Didik pada 

Pembelajaran Pendidikan Agama Islam (PAI); Deskripsi fokus ini akan berfokus 

pada kemampuan berpikir kritis peserta didik dalam konteks pembelajaran PAI. 

Kemampuan berpikir kritis mencakup kemampuan untuk menganalisis, 

mengevaluasi, dan merumuskan pemikiran secara kritis terhadap informasi dan 

konsep yang diberikan dalam pelajaran PAI. Penjelasan tentang indikator-

indikator kemampuan berpikir kritis yang relevan dengan mata pelajaran PAI, 

serta contoh kasus atau aktivitas yang dapat menggambarkan kemampuan 

berpikir kritis peserta didik, akan diuraikan dalam deskripsi ini. 

C. Rumusan Masalah 

Rumusan masalah merupakan seperangkat pertanyaan yang dibangun 

kontruktif yang pada gilirannya menjadi acuan dalam pelaksanaan penelitian. 

Rumusan masalah dari penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut: 

1. Bagaimana implementasi model pembelajaran kooperatif tipe Giving 

Question and Getting Answer (GQGA) pada pembelajaran PAI di UPT 

SMAN 6 Selayar? 

2. Bagaimana realitas critical thinking peserta didik pada pembelajaran PAI 

di UPT SMAN 6 Selayar? 
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3. Bagaimana hambatan pelaksanaan model pembelajaran kooperatif tipe 

Giving Question and Getting Answer (GQGA) dalam peningkatan critical 

thinking pada pembelajaran PAI peserta didik di UPT SMAN 6 Selayar? 

D. Kajian Pustaka 

Proses penelusuran terhadap beberapa sumber dalam banyak literatur dan 

beberapa hasil penelitian terdahulu, ditemukan penelitian yang memiliki 

relevansi dengan penelitian yang akan dilaksanakan oleh peneliti. Adapun 

penelitian tersebut adalah sebagai berikut: 

1. Hesti Yulianti, Cecep Darul Iwan, dan Saeful Millah, dengan judul 

penelitian, “Penerapan Metode Giving Question and Getting Answer untuk 

Meningkatkan Hasil Belajar Peserta Didik pada Mata Pelajaran Pendidikan 

Agama Islam, pada tahun 2018. Penelitian ini menggunakan metode 

Penelitian Tindakan Kelas (PTK) model Kurt Lewin. Teknik pengumpulan 

data yang digunakan adalah observasi dan tes. Penelitian Tindakan Kelas 

dilakukan dengan langkah-langkah analisis data sebagai berikut: seleksi 

data, pengoreksian data dan pembobotan data. Hasil penelitian ini 

membuktikan bahwa metode Giving Question and Getting Answer berhasil 

meningkatkan mutu hasil belajar peserta didik pada mata pelajaran 

Pendidikan Agama Islam di Sekolah Menengah Pertama Negeri Baregbeg 

Kabupaten Ciamis.12 

2. Sujiyati dalam penelitiannya yang berjudul, “Upaya Peningkatan Hasil 

Belajar PAI dan Budi Pekerti pada Materi Ibadah Haji dan Umrah Melalui 

Media Pembelajaran Berbasis Keterampilan Abad 21 (High Order Thinking 

 

12Hesti Yulianti, Cecep Darul Iwan, dan Saeful Millah, “Penerapan Metode Giving 

question and getting answer untuk Meningkatkan Hasil Belajar Peserta Didik pada Mata Pelajaran 

Pendidikan Agama Islam, 2018. 
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Skill/Hots)”. Sujiyati melakukan penelitiannya pada tahun 2021. Penelitian 

ini menggunakan jenis penelitian kualitatif, dengan pendekatan 

fenomenologis dan   deskriptif naturalistik, teknik pengumpulan data melalui 

wawancara, observasi, dan dokumentasi. Sedangkan teknik analisa data 

menggunakan teknik Miles dan Huberman yaitu reduksi data, penyajian 

data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa 

melalui pembelajaran berbasis ketrampilan abad 21 (High Order Thinking 

Skill/HOTS), peserta didik memiliki kemampuan berfikir yang kompleks 

dalam menguraikan materi,  membuat kesimpulan, membangun representasi, 

menganalisis, dan membangun hubungan dengan melibatkan aktivitas 

mental yang paling dasar, selain itu juga mampu mengoptimalkan 

kemampuan mentalnya untuk beraktivitas, belajar dalam suasana yang 

menyentuh qalbu penuh kebersamaan dan membantu peserta didik 

mencapai ketuntasan belajar sehingga pembelajaran lebih bermakna bagi 

peserta didik untuk mewujudkan generasi yang ber akhlaqul karimah.13 

3. Liwaul, Siti Mubaroqah, Pairin, dan Aris Try Andreas Putra dengan 

penelitian yang berjudul, “Model Pengelolaan Berpikir Kritis Peserta didik 

dalam Pembelajaran Pendidikan Agama Islam: Melibatkan Metode 

Cooperative Learning”. Penelitian ini dilakukan pada tahun 2022. Metode 

penelitian menggunakan pendekatan kuantitiatif dengan menetapkan 

sampel adalah Guru Sekolah Dasar di Kota Kendari sebanyak 144 

responden Guru Pendidikan Agama Islam dengan instrument 

penyebaran Angket dengan teknik analisa data menggunakan Analisa 

Struktural Equational Model (SEM Amos). Hasil penelitian menunjukan 

 

13Sujiyati, “Upaya Peningkatan Hasil Belajar PAI dan Budi Pekerti pada Materi Ibadah 

Haji dan Umrah Melalui Media Pembelajaran Berbasis Keterampilan Abad 21 (High Order 

Thinking Skill/Hots)”, 2021. 
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bahwa model pembelajaran kooperatif berpengaruh posisif dan signifikan 

pada pembelajaran berpikir kritis peserta didik tingkat Sekolah Dasar.14 

4. Ditya Adi Wahyu Nugroho. "Penerapan Model Pembelajaran Kooperatif 

Tipe Giving Question and Getting Answer Untuk Meningkatkan Keaktifan 

dan Prestasi Belajar Sosiologi Peserta Didik Kelas X-5 SMA Negeri 3 

Boyolali Tahun Ajaran 2013/2014. Hasil penelitian penerapan model 

pembelajaran kooperatif tipe Giving Question and Getting Answer dapat 

meningkatkan keaktifan dan prestasi belajar sosiologi peserta didik. Dari 

segi keaktifan belajar peserta didik yang meliputi aspek afektif, rata-rata 

nilai yang diperoleh pada siklus I sebesar 15,78 meningkat 3,81 pada siklus 

II menjadi 19,59. Pada aspek psikomotorik juga mengalami peningkatan 

yakni pada siklus I memperoleh nilai rata-rata 13,37 meningkat 1,94 pada 

siklus II menjadi 15,31. Prestasi belajar mengalami peningkatan pada 

pratindakan nilai rata-rata 70,68 meningkat 2,38 menjadi 73,06 pada siklus 

I. Kemudian siklus I nilai rata-rata peserta didik 73,06 mengalami 

peningkatan yang signifikan yaitu 5,78 pada siklus II menjadi 78,84. 

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa dengan penerapan 

model pembelajaran kooperatif tipe Giving Question and Getting Answer 

dapat meningkatkan keaktifan dan prestasi belajar sosiologi peserta didik 

kelas X-5 SMA Negeri 3 Boyolali pada tahun ajaran 2013/2014.15 

5. Yeni Dwi Kurino. Dengan judul penelitian, “Model Giving Question and 

Getting Answer Untuk Meningkatkan Hasil Belajar Peserta didik Sekolah 

 

14Liwaul, Siti Mubaroqah, Pairin, dan Aris Try Andreas Putra, “Model Pengelolaan 

Berpikir Kritis Siswa dalam Pembelajaran Pendidikan Agama Islam: Melibatkan Metode 

Cooperative Learning”, 2022. 

15 Ditya Adi Wahyu Nugroho. "Penerapan Model Pembelajaran Kooperatif Tipe Giving 

Question and Getting Answer Untuk Meningkatkan Keaktifan dan Prestasi Belajar Sosiologi 

Peserta Didik Kelas X-5 SMA Negeri 3 Boyolali Tahun Ajaran 2013/2014." SOSIALITAS; 

Jurnal Ilmiah Pend. Sos Ant 7.1 (2014). 
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Dasar”. Berdasarkan hasil penelitian dengan menggunakan model 

pembelajaran Model Giving Question and Getting Answer, maka Hasil 

Belajar meningkat. Hal ini terlihat pada tes yang diberikan peneliti kepada 

seliuruh peserta didik dikelas V Sekolah Dasar yaitu terdapat peningkatan 

dari rata-rata nilai Hasil belajar Pada data awal ketuntasan peserta didik 

berada pada 11,76%. Selanjutnya, pada siklus I ketuntasan meningkat 

sebanyak 55,88% dan ketuntasan peserta didik pada siklus I menjadi 

67,64%. Pada siklus II, ketuntasan peserta didik kembali meningkat 

sebanyak 8,83% dan ketuntasan peserta didik menjadi 76,47%. Interaksi 

peserta didik dengan peserta didik maupun peserta didik dengan guru lebih 

kondusif, Hasil Belajar peserta didik tiap tindakan selama penelitian 

berlangsung mengalami peningkatan. 16 

6. Hesti Yulianti, dkk. dengan judul penelitian, "Penerapan Metode Giving 

Question and Getting Answer Untuk Meningkatkan Hasil Belajar Peserta 

Didik Pada Mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam Hasil penelitian ini 

membuktikan bahwa metode Giving Question and Getting Answer berhasil 

meningkatkan mutu hasil belajar peserta didik pada mata pelajaran 

Pendidikan Agama Islam di Sekolah Menengah Pertama Negeri Baregbeg 

Kabupaten Ciamis.17 

7. Ni Putu Meina Ayuningsih, dan Ketut Gus Oka Ciptahadi, dengan judul 

penelitian, "Pengaruh model pembelajaran Giving Question and Getting 

Answer terhadap kecerdasan logis matematis Data yang diperoleh 

dianalisis secara deskriptif berdasarkan uji-t satu ekor pada taraf 

 

16 Yeni Dwi Kurino. "Model Giving Question and Getting Answer Untuk Meningkatkan 

Hasil Belajar Siswa Sekolah Dasar." Jurnal Didactical Mathematics 1.1 (2018): 34-39. 

17Hesti Yulianti, dkk. "Penerapan Metode Giving Question And Getting Answer Untuk 

Meningkatkan Hasil Belajar Peserta Didik Pada Mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam." Jurnal 

Penelitian Pendidikan Islam,[SL] 6.2 (2018): 197-216. 
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signifikansi 5% untuk hipotesis 1. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 

kecerdasan logis matematis peserta didik yang diberi pembelajaran Model 

pembelajaran Giving Question and Getting Answer lebih baik daripada 

kecerdasan logis matematis peserta didik yang mendapat pembelajaran 

konvensional. Dapat disimpulkan bahwa dalam penelitian ini terdapat 

pengaruh positif pembelajaran dengan model pembelajaran Giving 

Question and Getting Answer terhadap kecerdasan logis matematis peserta 

didik.18 

8. Rosmarintan Sihombing, degan judul penelitian, "Penerapan model 

pembelajaran kooperatif Giving Question and Getting Answer terhadap 

aktivitas belajar dan hasil belajar peserta didik pada materi menerapkan 

prosedur kegiatan rapat." Hasil penelitian diperoleh: (1) Penerapan model 

pembelajaran kooperatif Giving Question and Getting Answer dapat 

meningkatkan aktivitas belajar peserta didik. Hasil obsevasi siklus I 

diperoleh data bahwa terdapat 30 orang (83,33%) peserta didik untuk 

kriteria cukup aktif, dan 6 orang (16,66%) peserta didik yang aktif. 

Sementara pada siklus II peningkatan data hasil obsevasi aktivitas peserta 

didik menunjukkan 6 orang (16,66%) peserta didik untuk kriteria cukup 

aktif, 27 orang (75%) peserta didik untuk kriteria aktif, dan 3 orang 

(8,33%) peserta didik untuk kriteria sangat aktif. (2) Model pembelajaran 

kooperatif Giving Question and Getting Answer dapat meningkatkan hasil 

belajar peserta didik. Pada siklus I diperoleh nilai rata-rata 70,27 dan 

persentase ketuntasan belajar peserta didik sebesar 36,11% selanjutnya 

pada siklus II diperoleh nilai rata-rata 81,38 dan persentase ketuntasan 

 

18Ni Putu Meina Ayuningsih, dan Ketut Gus Oka Ciptahadi. "Pengaruh model 

pembelajaran giving question and getting answer terhadap kecerdasan logis matematis." Jurnal 

Pendidikan Matematika 11.1 (2020): 134-142. 
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peserta didik sebesar 88,88% dari jumlah peserta didik yang telah mencapai 

standar kriteria ketuntasan minimal.19 

9. Ida Ayu Ketut Resi Asmini, dengan judul penelitian, "Penggunaan Model 

Pembelajaran Giving Questions and Getting Answer (GQGA) Sebagai 

Upaya Meningkatkan Prestasi Belajar IPS Penelitian ini dilaksanakan di 

SD Negeri 1 Blahbatuh di kelas VIyang  kemampuan  peserta didiknya  

untuk mata  pelajaranIPS  cukup  rendah. Tujuan  penulisan  penelitian  

tindakan  kelas  ini  adalah  untuk  mengetahui apakah   model   

pembelajaran Giving   Questions   and   Getting   Answer (GQGA)  dapat  

meningkatkan  prestasi  belajar  IPS  peserta didik  kelas VI  SD Negeri  1  

Blahbatuh.  Metode  pengumpulan  datanya  adalah  tes  prestasi belajar.  

Metode  analisis  datanya  adalah  deskriptif. Hasil  yang  diperoleh dari  

penelitian  ini  adalah  model  pembelajaran Giving  Questions  and Getting  

Answer (GQGA) dapat meningkatkan prestasi belajar  IPS peserta didik 

kelas  VI  SD  Negeri  1  Blahbatuh.  Ini  terbukti  dari  hasil  yang  

diperoleh pada awalnya 67,74,  pada  siklus  I  menjadi 74,03dan  pada  

siklus  II menjadi81,45.Jadi,  model  pembelajaran Giving  Questions  and  

Getting Answer (GQGA) dapat meningkatkan prestasi belajar IPS peserta 

didik kelas VI SD Negeri 1 Blahbatuh Semester II Tahun Pelajaran 

2018/2019.20 

10. Desy Nurazizah Syihab. Penerapan model pembelajaran Giving Question 

and Getting Answer (GQGA) untuk meningkatkan hasil belajar kognitif 

 

19Rosmarintan Sihombing. "Penerapan model pembelajaran kooperatif Giving Question 

and Getting Answer terhadap aktivitas belajar dan hasil belajar siswa pada materi menerapkan 

prosedur kegiatan rapat." Jurnal Teknologi Pendidikan 13.1 (2020). 

20Ida Ayu Ketut Resi Asmini. "Penggunaan Model Pembelajaran Giving Questions and 

Getting Answer (GQGA) Sebagai Upaya Meningkatkan Prestasi Belajar IPS." Journal Of 

Education Action Research 4.2 (2020): 219-225. 
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peserta didik dalam mata pelajaran PAI: Penelitian pada peserta didik 

Kelas VIII SMP Al-Mansuriyyah Nagrak Sukabumi. Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa : 1) Penerapan model pembelajaran Giving Question 

and Getting Answer (CGQA) terlaksana dengan baik sesuai dengan 

langkah-langkahnya ini berdasarkan hasil observasi sebesar 68%. 2) Hasil 

belajar kognitif peserta didik pada mata pelajaran PAI materi iman kepada 

kitab-kitab Allah dengan menggunakan model pembelajaran Giving 

Question and Getting Answer (CGQA) dapat dikategorikan baik dengan 

perolehan rata-rata nilai posttest 73,25, meningkat dengan N-Gain kategori 

0,37.21 

Penelitian-penelitian yang berfokus pada Implementasi Model 

Pembelajaran Kooperatif Tipe Giving Question and Getting Answer (GQGA) 

pada Pembelajaran Pendidikan Agama Islam (PAI) terhadap Peningkatan Critical 

Thinking Peserta Didik menunjukkan bahwa model pembelajaran GQGA secara 

umum efektif dalam meningkatkan kemampuan berpikir kritis peserta didik pada 

mata pelajaran PAI. Berbagai penelitian menggunakan pendekatan dan metode 

yang berbeda, termasuk penelitian kuantitatif dan kualitatif, serta teknik 

pengumpulan data yang beragam.  

Namun, keseluruhan penelitian menyepakati bahwa penerapan model 

GQGA dalam pembelajaran PAI berkontribusi positif pada peningkatan 

partisipasi, kolaborasi, dan kemampuan peserta didik dalam berpikir secara kritis. 

Model GQGA memungkinkan peserta didik untuk aktif bertanya dan mencari 

jawaban dalam kelompok, yang mendorong terjadinya interaksi yang produktif 

dan pemahaman yang lebih mendalam terhadap materi PAI.  

 

21Desy Nurazizah Syihab. Penerapan model pembelajaran Giving Question and Getting 

Answer (GQGA) untuk meningkatkan hasil belajar kognitif siswa dalam mata pelajaran PAI: 

Penelitian pada siswa Kelas VIII SMP Al-Mansuriyyah Nagrak Sukabumi. Diss. UIN Sunan 

Gunung Djati Bandung, 2019. 
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Adapun penelitian tentang implementasi Model Pembelajaran Kooperatif 

Tipe Giving Question and Getting Answer (GQGA) pada Pembelajaran 

Pendidikan Agama Islam (PAI) terhadap Peningkatan Critical Thinking Peserta 

Didik yang dilakukan oleh peneliti sendiri, memiliki keterkaitan dan ketertarikan 

yang signifikan. Penelitian ini berfokus pada meningkatkan kualitas 

pembelajaran PAI melalui pendekatan kooperatif yang interaktif dan kolaboratif, 

serta berorientasi pada pengembangan kemampuan berpikir kritis peserta didik. 

Selain itu, penelitian ini juga relevan dengan kurikulum PAI yang 

menitikberatkan pada pengembangan aspek kognitif dan afektifpeserta didik, 

termasuk kemampuan berpikir kritis.  

Temuan dan rekomendasi dari penelitian ini dapat memberikan kontribusi 

pada pengembangan metode pembelajaran yang lebih efektif dan inovatif. Selain 

itu, penelitian ini juga berpotensi meningkatkan interaksi sosial dan keterlibatan 

peserta didik dalam proses pembelajaran, serta memberikan kontribusi pada 

perkembangan pendidikan agama Islam yang lebih dinamis dan responsif. 

Dengan demikian, penelitian ini memiliki nilai penting dalam mengembangkan 

pendidikan yang lebih holistik dan mempersiapkan peserta didik untuk 

menghadapi berbagai tantangan dalam kehidupan mereka. 

E. Tujuan dan Kugunaan 

1. Tujuan Penelitian 

a. Untuk mendeskripsikan implementasi model pembelajaran kooperatif tipe 

Giving Question and Getting Answer (GQGA)  pada pembelajaran PAI di UPT 

SMAN 6 Selayar. 

b. Untuk mendeskripsikan realitas critical thinking peserta didik pada 

pembelajaran PAI di UPT SMAN 6 Selayar. 
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c. Untuk menganalisis pelaksanaan model pembelajaran kooperatif tipe Giving 

Question and Getting Answer (GQGA) dalam peningkatan critical thinking  

pada pembelajaran PAI peserta didik di UPT SMAN 6 Selayar. 

2. Kegunaan Penelitian 

Adapun kegunaan penelitian adalah sebagai berikut: 

a. Kegunaan Teoritis 

1) Dapat menjadi referensi dalam pengembangan ilmu pengetahuan secara 

teoritis sebagai hasil dari pengamatan langsung serta dapat memahami 

penerapan displin ilmu yang diperoleh selama studi di perguruan tinggi 

khususnya di bidang pendidikan. 

2) Diharapkan dapat menambah dan memperluas wawasan terkait penerapan 

model pembelajaran Giving Question and Getting Answer (GQGA) untuk 

meningkatkan critical thinking pada peserta didik. 

b. Kegunaan Praktis 

1) Bagi peneliti 

(a) Menambah pengetahuan dan wawasan penulis dalam melaksanakan tugas 

mengajar di masa yang akan datang dalam meningkatkan hasil belajar 

Pendidikan Agama Islam peserta didik. 

(b) Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran 

dibidang pendidikan khususnya dalam pemilihan strategi pembelajaran yang 

tepat. 

2) Bagi guru 

Dapat memberikan informasi dan menambah wawasan kepada guru 

bagaimana penerapan model pembelajaran kooperatif tipe Giving Question and 

Getting Answer (GQGA) dalam proses pengembangan pembelajaran. 
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3) Bagi mahapeserta didik 

Penelitian ini dapat dijadikan informasi untuk mahapeserta didik 

mengetahui, mempelajari dan mendalami model pembelajaran kooperatif tipe 

Giving Question and Getting Answer (GQGA) sebagai upaya peningkatan 

critical thinking peserta didik dalam proses pembelajaran. 

4) Bagi sekolah 

(a) Guru dapat menggunakan strategi pembelajaran dan perangkat-perangkat 

hasil penelitian ini sebagai bandingan dalam melaksanakan pembelajaran. 

(b) Hasil penelitian ini akan dapat memberikan sumbangan yang banyak 

dalam rangka perbaikan pembelajaran di dalam kelas, peningkatan kualitas 

sekolah yang diteliti dan bagi sekolah-sekolah lain.  
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BAB II 

TINJAUAN TEORETIS 

A. Implementasi Model Pembelajaran Kooperatif Tipe Giving Question and 

Getting Answer (GQGA) 

1. Model Pembelajaran 

Implementasi secara bahasa merupakan pelaksanaan atau penerapan.1 

Implementasi adalah sebuah proses penerapan kebijakan, ide atau inovasi dalam 

suatu kegiatan praktis sehingga memberi dampak, baik berupa perubahan 

pengetahuan, keterampilan maupun nilai serta sikap. 

Model pembelajaran dikembangkan dari adanya perbedaan karakteristik 

peserta didik yang bervariasi. Karena peserta didik memiliki berbagai 

karakteristik kepribadian, kebiasaan-kebiasaan, cara belajar yang bervariasi 

antara individu satu dengan yang lain, maka model pembelajaran tidak terpaku 

hanya pada model tertentu. Menurut Agus Suprijono2 model pembelajaran 

merupakan landasan praktik pembelajaran hasil penurunan teori psikologi 

pendidikan dan teori belajar yang dirancang berdasarkan analisis terhadap 

implementasi kurikulum dan implikasinya pada tingkat operasional di kelas. 

Model pembelajaran dapat diartikan pula sebagai pola yang digunakan untuk 

penyusunan kurikulum, mengatur materi dan memberi petunjuk kepada guru di 

kelas. 

Selanjutnya menurut Arends dalam Suprijono3 model pembelajaran ialah 

pola yang digunakan sebagai pedoman dalam merencanakan pembelajaran di 

 

1Departemen Pendidikan Nasional, Tesaurus Alfabetis Bahasa Indonesia (Bandung: 

Mizan, 2009), h. 246. 

2Agus Suprijono. Cooperative Learning: Teori dan Aplikasi PAIKEM. (Yogyakarta: 

Pustaka Pelajar, 2014) h. 45-46. 

3Agus Suprijono. Cooperative Learning: Teori dan Aplikasi PAIKEM, h. 46 
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kelas maupun tutorial. Model pembelajaran mengacu pada pendekatan yang akan 

digunakan, termasuk di dalamnya tujuantujuan pembelajaran, tahap-tahap dalam 

kegiatan pembelajaran, lingkungan pembelajaran, dan pengelolaan kelas. 

Menurut Joyce & Weil dalam Rusman4 berpendapat bahwa model pembelajaran 

adalah suatu rencana atau pola yang dapat digunakan untuk membentuk 

kurikulum (rencana pembelajaran jangka panjang), merancang bahan-bahan 

pelajaran dan membimbing pelajaran di kelas atau yang lain. 

Kemudian menurut Soekamto dalam Trianto, model pembelajaran adalah 

kerangka konseptual yang melukiskan prosedur yang sistematis dalam 

mengorganisasikan pengalaman belajar untuk mencapai tujuan belajar tertentu, 

dan berfungsi sebagai pedoman bagi para perancang pembelajaran dan para 

pengajar dalam merencanakan aktivitas belajar mengajar. Berdasarkan pendapat 

di atas dapat dinyatakan bahwa model pembelajaran adalah kerangka konseptual 

yang melukiskan pola atau prosedur secara sistematis dalam mengorganisasikan 

pembelajaran yang berfungsi sebagai pedoman bagi para pengajar dalam 

merencanakan dan melaksanakan pembelajaran.5 

Menurut Nieveen dalam Trianto,6 suatu model pembelajaran dapat 

dikatakan baik jika memenuhi kriteria sebagai berikut:  

1. Sahih (valid), aspek validitas dikaitkan dengan dua hal, yaitu:  

a. Apakah model yang dikembangkan didasarkan pada rasional teoritis yang kuat 

b. Apakah terdapat konsistensi internal  

 

 

 

4Rusman, Model-model Pembelajaran.(PT. Raja Grafindo Persada; Jakarta, 2012) h. 133. 

5Trianto, Model-model Pembelajaran Inovatif Berorientasi Konstruktivistik. (Jakarta: 

Prestasi Pustaka; 2007) h. 22 

6Trianto, Model-model Pembelajaran Inovatif Berorientasi Konstruktivistik. (Jakarta: 

Prestasi Pustaka; 2007) h. 25. 
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2. Praktis, aspek kepraktisannya hanya dapat dipenuhi jika:  

c. Para ahli dan praktisi menyatakan bahwa apa yang dikembangkan dapat 

diterapkan  

d. Kenyataan menunjukkan bahwa apa yang dikembangkan tersebut dapat 

diterapkan  

3. Efektif, berkaitan dengan efektifitas ini, Nieveen memberikan parameter 

sebagai berikut:  

e. Ahli dan praktisi berdasarkan pengalamannya menyatakan bahwa model 

tersebut efektif 

f. Secara oprasional model tersebut memberikan hasil sesuai dengan yang 

diharapkan  

Dalam mengajarkan suatu pokok bahasan atau materi tertentu harus 

dipilih model pembelajaran yang paling sesuai dengan tujuan yang akan dicapai. 

Oleh karena itu, dalam memilih suatu model pembelajaran harus memiliki 

pertimbangan-pertimbangan. Misalnya materi pelajaran, tingkat perkembangan 

kognitif peserta didik dan sarana atau fasilitas yang tersedia, sehingga tujuan 

pembelajaran yang telah ditetapkan dapat tercapai. 

Model pembelajaran memiliki beberapa fungsi dalam pelaksanaan 

pembelajaran. Secara umum penggunaan model-model pembelajaran dapat 

berfungsi untuk menfasilitasi guru dalam mengorganisasikan dan mempermudah 

bagi peserta didik dalam menerima materi pelajaran, mendapatkan informasi, 

ide, cara berpikir, pengalaman, keterampilan, dan mengekspresikan 

pengetahuan, dan pemahamannya. 

Ngalimun menyatakan bahwa: 

Fungsi model pembelajaran adalah sebagai pedoman perancangan dan 
pelaksanaan dalam pembelajaran demi terciptanya suasana pembelajaran 
yang efektif. Karena itu, pemilihan model sangat dipengaruhi oleh sifat dari 
materi yang akan dibelajarkan, tujuan (kompetensi) yang ingin dicapai 
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dalam pembelajaran tersebut, serta melihat tingkat kemampuan peserta 
didik tersebut.7 

Fungsi model pembelajaran dapat dikembangkan oleh guru dan 

disesuaikan dengan kompetensi Dasar (KD), tujuan pembelajaran, materi 

pelajaran, dan faktor lainnya yang dapat mendukung pelaksanaan tugas-tugas 

guru agar kegiatan pembelajaran dapat berjalan dengan baik dan efektif. 

Jadi fungsi model pembelajaran adalah sebagai pedoman bagi perancang 

pengajar dan para guru dalam melaksanakan pembelajaran demi tercapainya 

tujuan pembelajaran sesuai dengan yang diharapkan dalam kurikulum 

2. Pembelajaran Kooperatif 

Pembelajaran kooperatif (cooperatif learning) merupakan bentuk 

pembelajaran dengan cara peserta didik belajar dan bekerja dalam kelompok-

kelompok kecil secara kolaboratif yang anggotanya terdiri dari empat sampai 

dengan enam orang dengan struktur kelompok yang bersifat heterogen.8  

Menurut Tom V. Savage sebagaimana dikutip oleh Rusman,9 

pembelajaran kooperatif yaitu: Suatu pendekatan yang menekankan kerjasama 

dalam kelompok. Dalam pembelajaran kooperatif proses pembelajaran tidak 

harus belajar dari guru kepada peserta didik. Peserta didik juga dapat saling 

membelajarkan sesama peserta didik lainnya. 

Pembelajaran oleh rekan sebaya (peerteaching) lebih efektif daripada 

pembelajaran oleh guru. Menurut Robert E. Slavin metode pembelajaran 

kooperatif, para peserta didik akan duduk bersama dalam kelompok yang 

beranggotakan empat orang untuk menguasai materi yang disampaikan oleh 

 

7Ngalimun, Strategi Pembelajaran dilengkapi dengan 65 Model Pembelajaran, h.39 

8Rusman, Model-Model Pembelajaran. (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada2012) h. 202. 

9Rusman, Model-Model Pembelajaran. (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada2012) h. 203 
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guru.10 Pembelajaran kooperatif pada intinya berlangsung secara berkelompok, 

terdiri  atas empat sampai lima orang. 

3. Model Pembelajaran Kooperatif Tipe Giving Question and Getting Answer 

(GQGA) 

Kualitas pendidikan sangat dipengaruhi oleh beberapa faktor diantaranya: 

peserta didik, pendidik, strategi, model pembelajaran, sarana dan prasarana 

pendukung, serta situasi dan kondisi kelas pada saat berlangsungnya 

pembelajaran. Pendidikan dikatakan bermutu atau berkualitas baik jika mendapat 

hasil yang sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai oleh kurikulum. 

Model pembelajaran sangat bermanfaat bagi peserta didik untuk 

menjadikan suasana pembelajaran lebih efektif. Oleh karena itu, dalam sebuah 

model perlu adanya strategi sehingga memungkinkan pembelajaran akan efektif. 

Tanpa strategi dan model yang sesuai, pambelajaran bisa efektif pada 

sekelompok peserta didik, tetapi akan gagal bila diterapkan pada kelompok lain. 

Berdasar pada hal ini, sudah seharusnya guru memperhatikan jenis kecerdasan 

yang menonjol pada masing- masing peserta didik agar dapat menentukan 

strategi pembelajaran yang tepat dan dapat mengoptimalkan potensi yang ada 

pada peserta didik itu sendiri. 

Proses kegiatan belajar mengajar akan jauh lebih baik dan mudah 

dipahami serta lebih lama diingat peserta didik apabila peserta didik itu 

dilibatkan secara aktif baik mental, fisik, dan sosial. Guru dapat menggunakan 

pilihan strategi atau metode mengajarnya dengan syarat pemilihan strategi atau 

metode sesuai dengan multiple intelligences, gaya belajar peserta didik serta 

modalitas belajar peserta didik. 

 

10Robert E. Slavin, Cooperative Learning Teori, Riset, &Praktik. (Bandung: Nusa Media 

2009) h. 8. 
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Menurut kamus besar Bahasa Indonesia, kata model mengandung 

pengertian sebagai pola (contoh, acuan, ragam, dan sebagainya) dari sesuatu yang 

akan dibuat atau dihasilkan.11 Dalam kamus tersebut setidaknya ada empat 

makna atau arti dari model, antara lain: 

a. Model sebagai pola yang dijadikan contoh, pedoman, acuan, rujukan, dan 

ragam. 

b. Model adalah orang yang dijadikan objek untuk dijadikan lukisan. 

c. Model adalah profesi seseorang yang pekerjaannya memperagakan busan hasil 

desainer yang akan dipasarkan. 

d. Model merupakan hasil tiruan (imitasi) sesuatu barang yang mirip dengan 

aslinya. 

Menurut Wiyani dalam Marjuki bahwa “Model dalam proses 

pembelajaran adalah pola pembelajaran yang dijadikan contoh dan acuan oleh 

guru sebagai pendidik dalam merancang pembelajaran yang hendak 

difasilitasinya”.12 

Model sebagai sebuah pola pembelajaran, memiliki berbagai tahapan- 

tahapan kegiatan dalam merancang pembelajaran. Pola tersebut dimaksudkan 

sebagai pedoman atau acuan interaksi peserta didik dengan guru dalam kegiatan 

pembelajaran di kelas maupun di lingkungan pembelajaran yang lainnya (out 

class). Dalam suatu model pembelajaran tidak semata apa yang hendak dilakukan 

guru, akan tetapi menyangkut langkah-langkah atau tahapan-tahapan aktivitas 

serta respons peserta didik selama interaksi pembelajaran. 

 

11Em Zul Fajri dan Ratu Aprilia Senja, Kamus Lengkap Bahasa Indonesia (Jawa 

Tengah: Aneka Ilmu, 2012), h.572 

12Marjuki, 181 Model Pembelajaran PAIKEM Berbasis Pendekatan Saintifik (Bandung: 

PT. Remaja Rosda Karya, 2020), h. 12 
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Model pembelajaran juga sebagai sebuah kerangka terpola yang 

digunakan oleh guru sebagai pendidik untuk mengimplementasikan kurikulum, 

merancang bahan-bahan pembelajaran, dan membimbing terlaksananya proses 

pembelajaran. Sebagaimana dikatakan Komalasari dalam Marjuki bahwa “Model 

pembelajaran pada dasarnya merupakan bentuk pembelajaran yang tergambar 

dari awal sampai akhir yang disajikan secara khas oleh guru”.13 Dengan kata lain 

model pembelajaran merupakan bungkus atau bingkai dari penerapan suatu 

pendekatan, metode, dan teknik pembelajaran. 

Marjuki mengatakan bahwa “Model pembelajaran merupakan kerangka 

dan pola praktis yang dijadikan pedoman atau acuan guru dalam merancang dan 

memfasilitasi proses pembelajaran untuk mencapai tujuan”.14 

Model pembelajaran dapat dijadikan alternatif pilihan, artinya guru atau 

pendidik dapat menggunakan model pembelajaran yang tepat dan efektif, yang 

dapat disesuaikan dengan tuntutan kebutuhan materi pelajaran dan karakteristik 

peserta didik untuk tercapainya tujuan pembelajarannya. 

Menurut Arend dalam Ngalimun bahwa: 

Istilah model pembelajaran didasarkan pada dua alasan penting. Pertama, 
istilah model memiliki makna lebih luas daripada pendekatan, strategi, 
metode dan teknik. Kedua, model dapat berfungsi sebagai sarana 
komunikasi yang penting, tentang sesuatu yang dibicarakan saat mengajar 
di kelas atau praktik mengawasi anak-anak.15 

Berdasarkan pendapat di atas, model pembelajaran dapat didefinisikan 

sebagai berikut. Model pembelajaran adalah kerangka konseptual yang 

menggambarkan suatu prosedur sistematik (teratur) dalam pengorganisasian 

kegiatan (pengalaman) belajar untuk mencapai tujuan belajar (kompetensi 

 

13Marjuki, 181 Model Pembelajaran PAIKEM Berbasis Pendekatan Saintifik, h. 12 

14Marjuki, 181 Model Pembelajaran PAIKEM Berbasis Pendekatan Saintifik, h. 13 

15Ngalimun, Strategi   Pembelajaran   dilengkapi   dengan   65   Model   Pembelajaran 

(Yogyakarta: Parana Ilmu, 2017), h.38 
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belajar). Model pembelajaran dapat juga dikatakan sebagai rancangan kegiatan 

belajar agar pelaksanaan kegiatan belajar mengajar (KBM) dapat berjalan dengan 

baik, menarik, tidak membosankan, mudah dipahami, dan sesuai dengan urutan 

yang logis. 

Model pembelajaran menjadi suatu perencanaan atau pola yang dapat 

digunakan untuk mendesain pola-pola mengajar dan untuk menentukan 

material/perangkat pembelajaran termasuk di dalamnya buku-buku, media, tipe- 

tipe, program-program media komputer dan kurikulum (sebagai kursus untuk 

belajar). 

Menurut Trianto “Model pembelajaran adalah suatu perencanaan atau 

suatu pola yang digunakan sebagai pedoman dalam merencanakan 

pembelajaran di kelas”.16 Model pembelajaran mengacu pada pendekatan 

pembelajaran yang akan digunakan termasuk di dalamnya tujuan-tujuan 

pengajaran, tahap-tahap dalam kegiatan pembelajaran, lingkungan pembelajaran 

dan pengelolaan kelas. 

Berdasarkan pendapat di atas, maka dapat disimpulkan bahwa model 

pembelajaran adalah suatu perencanaan dalam mengorganisasikan belajar dalam 

mencapai tujuan pembelajaran tertentu. 

Pembelajaran kooperatif sesuai dengan fitrah manusia sebagai makhluk 

sosial yang penuh ketergantungan dengan orang lain, mempunyai tujuan dan 

tanggung jawab bersama, pembagian tugas dan rasa senasib. Dengan 

memanfaatkan kenyataan itu belajar berkelompok secara kooperatif, merupakan 

salah satu cara melatih dan membiasakan peserta didik untuk saling berbagi 

pengetahuan, pengalaman, tugas, dan tanggung jawab. Saling membantu dan 

 

16Rosmarintan Sihombing, Penerapan Model Pembelajaran Kooperatif Giving Question 

And Getting Answer Terhadap Aktivitas Belajar Dan Hasil Belajar Siswa Pada Materi 

Menerapkan Prosedur Kegiatan Rapat (Jurnal Teknologi Pendidikan, Vol. 13, No. 1, 2020), h.58 



29  

 

 

berlatih berinteraksi-komunikasi-sosialisasi karena kooperatif adalah miniatur 

dari hidup bermasyarakat dan belajar menyadari kekurangan dan kelebihan 

masing- masing. 

Jadi, model pembelajaran kooperatif adalah kegiatan pembelajaran 

dengan cara berkelompok untuk bekerjasama saling membantu mengkonstruksi 

konsep, menyelesaikan persoalan atau inkuiri. Menurut teori dan pengalaman 

agar kelompok kohesif (kompak-partisipasif), tiap anggota kelompok terdiri dari 

4-5 orang, peserta didik heterogen (kemampuan, gender, karakter), ada kontrol 

dan fasilitasi, dan meminta tanggung jawab hasil kelompok berupa laporan atau 

presentasi. Sintaks pembelajaran kooperatif adalah informasi, pengarahan-

strategi, membentuk kelompok heterogen, kerja kelompok, presentasi hasil 

kelompok, dan pelaporan. 

Isjoni menyatakan bahwa: 

Pembelajaran kooperatif merupakan strategi belajar dengan sejumlah 
peserta didik sebagai anggota kelompok kecil yang tingkat kemampuannya 
berbeda dalam menyelesaikan tugas kelompoknya, setiap anggota 
kelompok harus saling bekerja sama dan saling membantu untuk memahami 
materi pelajaran. Belajar dikatakan belum selesai jika masih terdapat 
anggota kelompok yang belum menguasai bahan pelajaran.17 

Sejalan dengan model pembelajaran kooperatif, kerjasama dalam 

kebaikan merupakan perintah Allah swt., firman Allah swt dalam QS. al-

Maidah/5: 2: 

يَّـُهَا رَ   تُُِلُّوْا  لَ   اٰمَنـُوْا  الَّذِيْنَ   يٰاٰ دَ   وَلَ   الْْدَْيَ   وَلَ   الْْرََامَ   الشَّهْرَ   وَلَ   اللٰ ِ   شَعَاۤىِٕ ىِٕ مِ يَْ   وَلَا   الْقَلَاۤ
ۤ
  الْْرَاَمَ   الْبـَيْتَ   اٰ

تـَغُوْنَ    عَنِ   صَدُّوكُْمْ   انَْ   قَـوْم    شَنَاٰنُ   يََْرمَِنَّكُمْ   وَلَ   فاَصْطاَدُوْا  حَلَلْتُمْ   وَاذَِا  وَرضِْوَانً   رَّبِّ ِمْ   مِ نْ   فَضْلًا   يَـبـْ
  اِنَّ   اللٰ َ   وَاتّـَقُوا  وَالْعُدْوَانِ   الِْثِْ   عَلَى  تَـعَاوَنُـوْا  وَلَ   وَالتـَّقْوٰى    الْبِ ِ   عَلَى  وَتَـعَاوَنُـوْا  تَـعْتَدُوْا    انَْ   الْْرََامِ   الْمَسْجِدِ 

 الْعِقَابِ  شَدِيْدُ  اللٰ َ 
 

 

17Rosmarintan Sihombing, Penerapan Model Pembelajaran Kooperatif Giving Question 

And Getting Answer Terhadap Aktivitas Belajar Dan Hasil Belajar Siswa Pada Materi 

Menerapkan Prosedur Kegiatan Rapat, h.58 
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Terjemahnya 

Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syiar-syiar 
(kesucian) Allah, jangan (melanggar kehormatan) bulan-bulan haram, 
jangan (mengganggu) hadyu (hewan-hewan kurban) dan qalā’id (hewan-
hewan kurban yang diberi tanda), dan jangan (pula mengganggu) para 
pengunjung Baitulharam sedangkan mereka mencari karunia dan rida 
Tuhannya! Apabila kamu telah bertahalul (menyelesaikan ihram), 
berburulah (jika mau). Janganlah sekali-kali kebencian(-mu) kepada suatu 
kaum, karena mereka menghalang-halangimu dari Masjidilharam, 
mendorongmu berbuat melampaui batas (kepada mereka). Tolong-
menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan 
tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada 
Allah, sesungguhnya Allah sangat berat siksaan-Nya.18 

Pada kalimat “Tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan 

dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan”, 

menurut Ibnu Katsir bahwa: “Allah SWT. memerintahkan kepada hamba-hamba-

Nya yang beriman untuk saling menolong dalam berbuat kebaikan yaitu 

kebajikan dan meninggalkan hal-hal yang mungkar: hai ini dinamakan 

ketakwaan. Allah SWT. melarang mereka bantu-membantu dalam kebatilan serta 

tolong-menolong dalam perbuatan dosa dan hal-hal yang diharamkan”.  

Tafsir Surat Al Maidah ayat 2 menurut Tafsir Almaraghi dapat dijelaskan 

bahwa: “Perintah bertolong-menolong dalam mengerjakan kebaikan dan takwa, 

adalah adalah termasuk pokok-pokok petunjuk sosial dalam Al-Qur’an. Karena, 

Allah SWT mewajibkan kepada manusia agar saling memberi bantuan satu sama 

lain dalam mengerjakan apa saja yang berguna bagi umat manusia, baik pribadi 

maupun kelompok, baik dalam perkara agama maupun dunia, juga dalam 

melakukan perbuatan takwa, yang dengan itu mereka mencegah terjadinya 

kerusakan dan bahaya yang mengancam keselamatan mereka”19 

 

18Kementerian Agama, Al-Qur’an dan terjemahannya (Jakarta: Edisi Yang 

Disempurnakan, 2019), h 144 

19Maya Puspitasari, Kerjasama Dalam Lembaga Pendidikan Berdasarkan Tafsir 
Al-Qur’an Surat Al-Maidah Ayat 2,  Jurnal Inovasi Penelitian Pendidikan Dan 
Pembelajaran. Vol. 2 No. 3 Agustus 2022; h. 216 
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Dari ayat tersebut dapat kita simpulkan bahwa Allah menghendaki umat-

Nya untuk saling tolong-menolong dan bekerja sama dalam hal kebaikan. 

Demikian juga dalam hal belajar yang merupakan suatu proses untuk 

memperoleh perubahan tingkah laku sebagai hasil dari pengalaman dalam 

interaksi dengan lingkungan. Melalui pembelajaran secara berkelompok 

diharapkan peserta didik dapat memperoleh suatu pengalaman yang baru melalui 

interaksi dengan orang lain dalam kelompoknya. 

Tujuan pembelajaran kooperatif berbeda dengan kelompok tradisional 

yang menerapkan sistem kompetisi, dimana keberhasilan individu diorientasikan 

pada kegagalan orang lain. Sedangkan tujuan dari pembelajaran kooperatif adalah 

menciptakan situasi dimana keberhasilan individu ditentukan atau dipengaruhi 

oleh keberhasilan kelompoknya. 

Sangat banyak model pembelajaran kooperatif yang dapat diterapkan 

dalam pembelajaran, salah satu di antaranya adalah Giving Question and Getting 

Answer (GQGA). Suprijono mengatakan “Model GQGA dapat melatih peserta 

didik dalam melakukan kegiatan bertanya dan menjawab pertanyaan”.20 

Model pembelajaran Giving Question and Getting Answer (GQGA) 

merupakan implementasi dari strategi pembelajaran kontruktivistik yang 

menempatkan peserta didik sebagai subyek dalam pembelajaran. Artinya peserta 

didik mampu merekonstruksi pengetahuannya sendiri sedangkan guru hanya 

sebagai fasilitator saja. 

Model Pembelajaran Giving Question and Getting Answer (GQGA) 

ditemukan oleh Spancer Kagan, seorang berkebangsaan Swiss pada tahun 1963. 

Model ini dikembangkan untuk melatih peserta didik memiliki kemampuan 

 

20Asurya Octaviyunas & Arta Ekayanti, Pengaruh Model Pembelajaran Giving Question 

Getting Answer dan Think Pair Share terhadap Kemampuan Penalaran Matematika Siswa Kelas 

VII, (Mosharafa: Jurnal Pendidikan Matematika Volume 7, Nomor 3, September 2018), h.343 
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bertanya dan menjawab pertanyaan, karena pada dasarnya model tersebut 

merupakan modifikasi dari metode tanya jawab dan metode ceramah yang 

merupakan kolaborasi dengan menggunakan potongan-potongan kertas sebagai 

medianya. 

Model pembelajaran GQGA merupakan salah satu dari teori model 

pembelajaran yang merangsang peserta didik untuk aktif dalam kelas serta 

mendengarkan semua penjelasan guru. Model pembelajaran GQGA dapat 

menjadi model yang dikembangkan untuk melatih peserta didik memiliki 

kekuatan dan keterampilan untuk mengajukan dan menjawab pertanyaan, serta 

mungkin akan melibatkan peserta didik dalam pelajaran lanjutan yang telah 

dipelajari sebelumnya. Keterlibatan peserta didik selama penerapan model 

pembealajaran GQGA akan menjadikan peserta didik berperan aktif dalam 

pembelajaran. Hal ini sering terjadi karena dalam model pembelajaran setiap 

peserta didik memiliki kesempatan untuk memberikan penjelasan tentang materi 

yang telah dipelajari dan juga diberikan kesempatan untuk saling bertanya kepada 

setiap peserta didik. Model ini akan menantang peserta didik untuk dapat lebih 

memahami materi yang telah diterima selama pembelajaran berlangsung. Model 

ini juga akan menantang peserta didik untuk mencari pertanyaan-pertanyaan hots 

yang akan diajukan kepada peserta didik lain atau kelompok lain pada saat tanya 

jawab berlangsung. Hal ini merupakan salah satu ciri bahwa pada model 

pembelajaran GQGA dapat membangkitkan critical thinking peserta didik. 

Peran guru dalam model pembelajaran ini adalah sebagai perantara 

pemberi materi kepada peserta didik. Kegiatan bertanya dan menjawab 

merupakan hal yang sangat esensial dalam pola interaksi antara guru dan peserta 

didik. Kegiatan bertanya dan menjawab yang dilakukan oleh guru dan peserta 

didik dalam proses pembelajaran mampu menumbuhkan pengetahuan baru pada 
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diri peserta didik. Model pembelajaran GQGA dilakukan bersamaan antara 

metode tanya jawab dengan metode ceramah agar peserta didik tidak dalam 

keadaan blank mind. Metode ceramah sebagai dasar agar peserta didik 

mendapatkan pengetahuan dasar (prior knowledge). 

4. Langkah-langkah pembelajaran Giving Question and Getting Answer 

(GQGA): 

Adapun Langkah-langkah pembelajaran GQGA yaitu: 

a. Guru menyampaikan kompetensi yang akan dicapai. 

b. Guru menyampaikan secara singkat yang menjadi intisari materi 

(ceramah). 

c. Guru membagi 2 potong kertas/kartu kepada seluruh peserta didik. 

d. Peserta didik menuliskan nama pada kartu (a. Kartu bertanya, b. Kartu 

menjawab). 

e. Pembelajaran dimulai dengan pertanyaan, baik dari guru maupun dari 

peserta didik. 

f. Jika peserta didik mengajukan pertanyaan, maka peserta didik tersebut 

menyerahkan “ Kartu bertanya “ miliknya. 

g. Demikian juga setiap peserta didik menjawab pertanyaan ia harus 

menyerahkan “ Kartu menjawab “ miliknya. Jadi setiap bertanya atau 

menjawab peserta didik harus menyerahkan kartu miliknya kepada guru 

sesuai tulisan yang tertera. 

h. Jika sampai akhir sesi ada peserta didik yang masih memiliki 2 kartu atau 

salah satunya, maka peserta didik tersebut diberi tugas lain, seperti 

membuat resume seputar jalannya kegiatan tersebut. 
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Guru mengklarifikasi dan mengevaluasi pelaksanaan pembelajaran.21 

Pelaksanaan Model GQGA dapat juga dilakukan dengan langkah-langkah 

sebagai berikut : 

a. Membuat potongan-potongan kertas sebanyak dua kali jumlah peserta didik. 

b. Meminta setiap peserta didik untuk melengkapi pernyataan berikut ini:  

Kertas 1 : saya masih belum paham tentang............ 

Kertas 2 : saya dapat menjelaskan tentang.............. 

c. Membagi peserta didik ke dalam kelompok kecil 4 atau 5 orang 

d. Masing-masing kelompok memilih pertanyaan-pertanyaan yang ada (kartu 1), 

dan juga topik-topik yang dapat mereka jelaskan (kertas 2). 

e. Meminta setiap kelompok untuk membacakan pertanyaan-pertanyaan yang 

telah mereka seleksi. Jika ada diantara peserta didik yang bisa menjawab, 

diberi kesempatan untuk menjawab. Jika tidak ada yang bisa menjawab, guru 

harus menjawab.\ 

f. Meminta setiap kelompok untuk menyampaikan apa yang dapat mereka 

jelaskan dari kertas 2, selanjutnya minta mereka untuk menyampaikannya ke 

kawan-kawan. 

g. Melanjutkan proses ini sesuai dengan waktu dan kondisi yang ada. 

h. Mengakhiri pembelajaran dengan menyampaikan rangkuman dan klarifikasi 

dari jawaban-jawaban dan penjelasan peserta didik.22 

5. Tujuan penerapan model Pembelajaran Giving Question and Getting 

Answers (GQGA) dalam suatu proses pembelajaran yaitu untuk: 

a. Mengecek pemahaman peserta didik sebagai dasar perbaikan proses 

pembelajaran. 

 

21Marjuki, 181 Model Pembelajaran PAIKEM Berbasis Pendekatan Saintifik , h. 90 

22Melvin L. Silberman, 101 Cara Belajar Siswa Aktif, (Bandung: Nusamedia dan 

Nuansa Cendekia. 2013), h. 254. 



35  

 

 

b. Membimbing usaha peserta didik untuk memperoleh suatu keterampilan 

kognitifmaupun sosial. 

c. Memberikan rasa senang pada peserta didik. 

d. Merangsang dan meningkatkan kemampuan berpikir peserta didik 

e. Memotivasi peserta didik agar terlibat dalam interaksi. 

f. Melatih kemampuan mengutarakan pendapat. 

6. Kelebihan dan kekurangan Model Pembelajaran Giving Question and 

Getting Answer (GQGA): 

a. Kelebihan model Giving Questions and Getting Answers (GQGA) 

adalah: 

1) Suasana pembelajaran menjadi lebih aktif. 

2) Peserta didik mendapat kesempatan, baik secara individu maupun 

kelompok untuk menanyakan hal-hal yang belum dimengerti. 

3) Guru dapat mengetahui penguasaan peserta didik terhadap materi 

yang disampaikan. 

4) Mendorong peserta didik untuk berani mengajukan pendapatnya. 

b. Kekurangan model Giving Questions and Getting Answer (GQGA) 

adalah: 

1) Pertanyaan pada hakekatnya hanya bersifat hafalan. 

2) Proses tanya jawab yang berlangsung secara terus menerus jika 

kurang diarahkan akan menyimpang dari pokok bahasan yang sedang 

dipelajari. 

3)  Guru tidak mengetahui secara pasti apakah peserta didik yang tidak 

mengajukan pertanyaan ataupun menjawab telah memahami dan 

menguasai materi yang telah diberikan.23 

 

23Agus Suprijono, Cooperative Learning (Teori dan Aplikasi Paikem), (Jakarta: Pustaka 

Pelajar, 2013), h. 110. 
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B. Critical Thinking 

1. Landasan Teori 

Critical thinking (berpikir kritis) adalah kegiatan berpikir yang dilakukan 

dengan mengoperasikan potensi intelektual, untuk menganalisis, membuat 

pertimbangan dan mengambil keputusan secara tepat dan melaksanakannya 

secara benar. Critical thinking merupakan sebuah kemampuan memahami, 

menalar, dan menentukan pilihan. Peserta didik tidak tergesa-gesa dalam 

memecahkan masalah. 

Hidayah menyatakan bahwa: 

Berpikir kritis merupakan salah satu keterampilan berpikir tingkat 
tinggi atau Higher Order thinking Skills/HOTS selain berpikir kreatif 
(creative thinking), pemecahan masalah (creative thinking), pemecahan 
masalah (problem solving), dan berpikir reflektif (reflective thinking).24 

Critical thinking skill adalah kemampuan untuk berpikir secara logis, 

reflektif, sistematis, dan produktif yang diaplikasikan dalam membuat 

pertimbangan dan mengambil keputusan yang baik. 

Fisher menyatakan bahwa: 

Glaser mendefinisikan critical thinking skill menjadi suatu perilaku mau 
berpikir secara mendalam tentang masalah-masalah dan hal-hal yang 
berada dalam jangkauan pengalaman seseorang, pengetahuan perihal 
metode- metode investigasi serta penalaran yang logis, dan semacam suatu 
keterampilan untuk menerapkan metode-metode tersebut.25 

Keterampilan berpikir adalah salah satu kecakapan hidup (life skill) yang 

perlu dikembangkan melalui proses pendidikan. Kemampuan seseorang dalam 

berpikir akan berpengaruh terhadap keberhasilan hidup seseorang sebab 

kemampuan berpikir berkaitan dengan apa yang akan dikerjakan. Belajar berpikir 

kritis menekankan pada proses mencari serta menemukan pengetahuan melalui 

hubungan antara seseorang dengan lingkungan. Hal itu memberikan penjelasan 

 

24Hidayah, Ratna, dkk, Critical thinking skill: konsep dan inidikator penilaian. 

(Taman Cendekia: Jurnal Pendidikan Ke-SD-An, 1(2),2017), h. 127. 

25Alec & Fisher, Berpikir Kritis, (Jakarta: Erlangga, 2009), h. 3 
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bahwa pembelajaran berpikir pada proses pendidikan di sekolah tidak hanya 

menekankan pada akumulasi pengetahuan bahan ajar tetapi yang diutamakan 

adalah kemampuan peserta didik untuk memperoleh pengetahuannya sendiri 

(self- regulated). 

Menurut Hidayah: 

Seorang yang memiliki critical thinking skill cenderung lebih cepat 
mengidentifikasi informasi yang relevan, memisahkan informasi yang tak 
relevan dan memanfaatkan isu tersebut untuk mencari solusi masalah atau 
mengambil keputusan, serta jika perlu mencari informasi pendukung yang 
relevan.26 

Dalam proses pembelajaran peserta didik perlu memiliki critical thinking 

skill serta perlu mempelajarinya, karena keterampilan tersebut sangat bermanfaat 

dan sebagai bekal dalam menghadapi masa kini dan masa yang akan 

datang. 

Dengan critical thinking skill, seorang mampu berpikir secara rasional dan 

logis dalam mendapatkan isu serta sistematis pada memecahkan permasalahan, 

artinya berpikir kritis bisa meningkatkan keterampilan analistik. Selain itu 

critical thinking skill juga meningkatkan kreatifitas, dapat memanfaatkan ide 

ataupun berita, serta mencari info tambahan yang relevan sebagai akibatnya bisa 

mengevaluasi lalu memodifikasi sehingga membuat ide yang terbaik. Critical 

thinking skill juga berfungsi untuk merefleksi atau evaluasi diri terhadap 

keputusan yang telah diambil. 

Beberapa ahli mengungkapkan terkait indikator dalam critical 

thinking yaitu: 

Ennis menyatakan bahwa: 

Ada tiga unsur dasar dalam critical thinking skill meliputi (1) fokus (focus), 
artinya hal pertama yang harus dilakukan untuk mengetahui informasi. 
untuk fokus terhadap permasalahan,diperlukan pengetahuan. Semakin 
banyak pengetahuan dimiliki oleh seseorang akan semakin mudah 
mengenali informasi. (2) Alasan (reason), yaitu mencari kebenaran dari 

 

26Hidayah, Ratna, dkk, Critical thinking skill: konsep dan inidikator penilaian, h. 129 
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pernyataan yang akan dikemukakan. dalam mengemukakan suatu 
pernyataan harus disertai dengan alasan-alasan yang mendukung 
pernyataan tersebut. (3) kesimpulan (inference) yakni membuat pernyataan 
yang disertai dengan alasan yang tepat.27 

Facione menyatakan bahwa: 

Critical thinking skill terdiri enam kemampuan yaitu interpretation, 
analysis, inference, evaluation, explanation, dan self-regulation. (1) 
Interpretasi adalah kemampuan seseorang pada memahami serta 
mendeskripsikan pulang makna kondisi, informasi atau pesan yang 
diterimanya. (2) Analisis merupakan mengamati serta menguraikan suatu 
info yg diterima secara lebih jelasnya buat dikaji lebih lanjut. (3) Inference 
merupakan kemampuan membentuk kesimpulan berdasarkan unsur-unsur. 
(4) evaluasi adalah melakukan penilaian menggunakan cara mengukur atau 
membandingkan. (5) Eksplanasi/penjelas an, artinya kemampuan 
mengambarkan/menjelasakan suatu proses/informas i/kenyataan. (6) 
Regulasi diri ialah mempunyai kemampuan mengelola diri misal 
mengamati apa yg ada disekitar kognitif seorang, komponen yg 
dipergunakan dalam    memperoleh    akibat,    terutama    menggunakan 
menerapkan kecakapan di dalam analisis dan evaluasi buat 
penilaiannya sendiri.28 

Berdasarkan beberapa pendapat di atas maka dapat disimpulkan terdapat 

lima komponen utama dalam critical thinking skill meliputi penalaran, analisis, 

pengambilan keputusan, pemecahan masalah, dan evaluasi. Keterampilan 

berpikir kritis ini dapat dilatih dan senantiasa terus berkembang. Guru dapat 

melatih keterampilan berpikir kritis dengan proses pembelajaran. Guru juga 

dapat melatih dan mendorong peserta didik untuk aktif berpikir, salah satu 

metode yang tepat adalah dengan pembelajaran isu-isu kontroversial. 

Critical thingking atau berpikir kritis sesuai dengan firman Allah 

swt. dalam QS. Ali-Imran/3: 190-191 berikut ini: 

ُولِ   لَٰيٰت    وَالنـَّهَارِ   الَّيْلِ   وَاخْتِلَافِ   وَالَْرْضِ   السَّمٰوٰتِ   خَلْقِ   فِْ   اِنَّ    قِيَامًا   اللٰ َ   يذَْكُرُوْنَ   الَّذِيْنَ   الْلَْبَابِ    لِ 
  فَقِنَا  سُبْحٰنَكَ   بَِطِلًا    هٰذَا  خَلَقْتَ   مَا  ربَّـَنَا  وَالَْرْضِ    السَّمٰوٰتِ   خَلْقِ   فِْ   وَيَـتـَفَكَّرُوْنَ   جُنـُوْبِِّمْ   وَّعَلٰى  وَّقُـعُوْدًا
 النَّارِ  عَذَابَ 

 

27Ennis, R. H. Critical thinking: A streamlined conception. In The Palgrave handbook 

of critical thinking in higher education. Palgrave Macmillan, (New York. 

https://link.springer.com/b ook/10.1057/9781137378057, 2015), h. 4 

28Facione, Sánchez, and Gainen. The disposition toward critical thinking. (Journal 

of General Education. 44 (1), 2013) h.8 
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Terjemahnya: 

Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, dan pergantian 
malam dan siang, terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah swt.) bagi orang-
orang yang berakal.(190) Yaitu orang-orang yang senantiasa mengingat 
Allah swt. dalam keadaan berdiri, duduk, dan berbaring, dan memikirkan 
penciptaan langit dan bumi (seraya berkata), “ Ya Tuhan kami, tidaklah 
Engkau ciptakan semua ini dengan sia-sia, Maha Suci Engkau lindungilah 
kami dari siksa api neraka”.29 

Menurut ayat di atas, terciptanya siang dan malam serta silih bergantinya 

secara teratur, menghasilkan perhitungan waktu bagi kehidupan manusia. Semua 

itu menjadi tanda kebesaran Allah swt. bagi orang-orang yang berakal sehat. 

Ayat selanjutnya menjelaskan ciri orang yang berakal yaitu apabila 

memperhatikan sesuatu selalu memperoleh manfaat dan terinspirasi oleh tanda-

tanda kebesaran Allah swt., ayat di atas memerintahkan kepada manusia untuk 

senantiasa menggunakan akalnya dalam mengarungi kehidupannya di dunia, 

senantiasa menghidupkan nuraninya dengan berpikir kritis. 

Berdasarkan hal tersebut di atas tidak dapat dipungkiri lagi bahwa 

keterampilan berpikir kritis harus dikembangkan di dalam proses pembelajaran. 

Untuk melatih dan membiasakan peserta didik berpikir kritis dapat dilakukan 

dengan cara menerapkan pembelajaran yang interaktif serta melatih keterampilan 

berpikir peserta didik. 

Teringat pada Kurikulum 2013 yang diperdebatkan eksistensinya. K-13 

meletakkan revolusi pembelajaran melalui 4 pendekatan model pembelajaran 

yaitu scientific approach, inquiry dan discovery, project based learning dan 

cooperative learning. Scientific Approach mendorong dan menginspirasi peserta 

didik berpikir secara kritis, analistis, dan tepat dalam mengidentifikasi, 

memahami, memecahkan masalah, dan mengaplikasikan materi pembelajaran 

melalui tahapan mengamati, menanya, menalar, mecoba, membentuk jejaring. 

 

29Kementerian Agama, Al-Qur’an dan tafsirnya (Jakarta: Edisi Yang Disempurnakan 

Jilid 2, 2012), h 96-97 
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Dengan demikian peserta didik memiliki kesempatan untuk menjawab segala 

pertanyaan-pertanyaan kecil maupun pertanyaan yang hots yang ada dalam 

kepala mereka sampai mereka mampu menjawab pertanyaan tersebut secara 

mandiri. Sementara itu model pembelajaran inquiry dan discovery lebih 

menekankan pada ditemukannya konsep atau prinsip yang sebelumnya tidak 

diketahui yaitu pembelajaran yang terjadi bila pelajar tidak disajikan dengan 

pelajaran dalam bentuk finalnya, tetapi diharapkan peserta didik mengorganisasi 

sendiri. 

Ada beberapa konsep implementasi yang digunakan dalam K-13 seperti 

Pendekatan Saintifik, Pendekatan Discovery dan Inquiry, Pendekatan Project 

Based Learning dan Pendekatan Problem Based Learning. Dari keempatm 

pendekatan tersebut saya merasa secara tidak langsung Kurikulum 2013 ini 

berusaha untuk membubidayakan pola pikir critical thinking yang jika merujuk 

pada paparan di atas, bahwa bangsa ini tidak memiliki kemampuan critical 

thinking. 

2. Critical Thingking dalam konteks Pendidika Agama Islam 

Berpikir kritis adalah kemampuan esensial dalam pendidikan yang 

memungkinkan peserta didik untuk mengembangkan keterampilan berpikir yang 

mendalam, analitis, dan evaluatif. Kemampuan ini memungkinkan mereka untuk 

memahami informasi dengan lebih baik, menyelidiki masalah, dan membuat 

keputusan yang informan. Berpikir kritis juga melibatkan kemampuan untuk 

mempertanyakan informasi, mengidentifikasi asumsi yang mendasari, dan 

mencari solusi yang lebih inovatif dan rasional. 

Dalam konteks pembelajaran Pendidikan Agama Islam (PAI), berpikir 

kritis menjadi aspek yang sangat penting. Pendidikan agama Islam bertujuan 

untuk membentuk peserta didik menjadi manusia yang beriman, berakhlak mulia, 
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dan cerdas dalam memahami ajaran agama. Dalam mencapai tujuan ini, peserta 

didik perlu mengembangkan kemampuan berpikir kritis untuk mampu 

menafsirkan teks-teks agama, menganalisis isu-isu keagamaan, dan merespons 

tantangan kehidupan dengan bijaksana sesuai dengan nilai-nilai Islam. 

Kemampuan berpikir kritis dalam pendidikan agama Islam tidak hanya 

sebatas menghafal atau mengulangi teks-teks agama tanpa pemahaman 

mendalam. Sebaliknya, berpikir kritis dalam pembelajaran PAI melibatkan 

kemampuan peserta didik untuk: 

Menganalisis Teks Agama: Peserta didik harus dapat menganalisis teks-

teks agama secara kritis untuk memahami konteks, makna, dan pesan-pesan yang 

terkandung di dalamnya. Ini melibatkan pemahaman terhadap bahasa dan 

terminologi agama, serta menempatkan teks dalam perspektif sejarah dan 

budaya. 

Mempertanyakan Asumsi: Berpikir kritis melibatkan kemampuan untuk 

mempertanyakan asumsi dan keyakinan yang mendasari keyakinan agama. 

Peserta didik harus diberdayakan untuk mengajukan pertanyaan, mencari 

jawaban, dan memahami dasar dari keyakinan mereka. 

Menilai Argumentasi: Peserta didik perlu dapat menilai argumen yang 

diberikan oleh tokoh agama, pemikir, atau sesama peserta didik dengan kritis. Ini 

melibatkan kemampuan untuk mengenali kesalahan logika, analisis kelemahan 

argumen, dan mencari dukungan bukti yang kuat. 

Mencari Solusi yang Bijaksana: Berpikir kritis dalam pembelajaran PAI 

melibatkan kemampuan untuk merespons berbagai situasi kehidupan dengan 

bijaksana berdasarkan ajaran agama. Peserta didik diharapkan dapat 

mengaplikasikan nilai-nilai etika dan moral yang diperoleh dari agama dalam 

pengambilan keputusan. 
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Menghubungkan dengan Konteks Kehidupan: Kemampuan berpikir kritis 

dalam pembelajaran PAI juga melibatkan kemampuan untuk menghubungkan 

ajaran agama dengan konteks kehidupan sehari-hari. Peserta didik diharapkan 

dapat menerapkan nilai-nilai agama dalam memecahkan masalah dan 

menghadapi tantangan kehidupan dengan cara yang sesuai dengan ajaran agama. 

Dengan demikian, penting bagi pendidik di bidang Pendidikan Agama 

Islam (PAI) untuk merancang strategi pembelajaran yang mendorong 

pengembangan kemampuan berpikir kritis peserta didik. Dalam proses 

pembelajaran, pendidik harus mendorong peserta didik untuk bertanya, 

berpendapat, dan berdiskusi secara kritis tentang isu-isu keagamaan, sehingga 

mereka dapat menginternalisasi nilai-nilai agama dengan lebih baik dan menjadi 

individu yang berpikiran terbuka, kritis, dan beriman secara seimbang. 

3. Komponen Critical Thingking 

Brookfield mendefinisikan lima aspek dan empat komponen berpikir 

kritis. Menurutnya, berpikir kritis terdiri dari aspek-aspek, yaitu berpikir kritis 

adalah aktivitas yang produktif dan positif, berpikir kritis adalah proses bukan 

hasil, perwujudan berpikir kritis sangat beragam tergantung dari konteksnya, 

berpikir kritis dapat berupa kejadian yang positif maupun negatif, dan berpikir 

kritis dapat bersifat emosional dan rasional. Sedangkan komponen berpikir kritis, 

yaitu:  

a. Identifikasi dan menarik asumsi adalah pusat berpikir kritis  

b. Menarik pentingnya konteks adalah penting dalam berpikir kritis 

c. Pemikir kritis mencoba mengimajinasikan dan menggali alternatif 

d. Mengimajinasikan dan menggali alternatif akan membawa pada skeptisisme 

reflektif.30 

 

30Hendra Surya, Strategi jitu mencapai kesuksesan belajar, (Jakarta: Elek Media 
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4. Karakteristik Berpikir  

Berpikir kritis mencakup seluruh proses mendapatkan, membandingkan, 

menganalisa, mengevaluasi, internalisasi dan bertindak melampaui ilmu 

pengetahuan dan nilai-nilai. Berpikir kritis bukan sekedar berpikir logis sebab 

berpikir kritis harus memiliki keyakinan dalam nilai- nilai, dasar pemikiran dan 

percaya sebelum didapatkan alasan yang logis dari padanya Karakteristik yang 

berhubungan dengan berpikir kritis, dijelaskan Beyer secara lengkap dalam buku 

Critical Thinking, yaitu: 

a. Watak (Dispositions); Seseorang yang mempunyai keterampilan berpikir 

kritis mempunyai sikap skeptis, sangat terbuka, menghargai sebuah kejujuran, 

respek terhadap berbagai data dan pendapat, respek terhadap kejelasan dan 

ketelitian, mencari pandangan-pandangan lain yang berbeda, dan akan berubah 

sikap ketika terdapat sebuah pendapat yang dianggapnya baik. 

b. Kriteria (Criteria); Dalam berpikir kritis harus mempunyai sebuah kriteria 

atau patokan. Untuk sampai ke arah sana maka harus menemukan sesuatu 

untuk diputuskan atau dipercayai. Meskipun sebuah argumen dapat disusun 

dari beberapa sumber pelajaran, namun akan mempunyai kriteria yang 

berbeda. Apabila kita akan menerapkan standarisasi maka haruslah 

berdasarkan kepada relevansi, keakuratan fakta-fakta, berlandaskan sumber 

yang kredibel, teliti, tidak bias, bebas dari logika yang keliru, logika yang 

konsisten, dan pertimbangan yang matang. 

c. Argumen (Argument); Argumen adalah pernyataan atau proposisi yang 

dilandasi oleh data-data. Keterampilan berpikir kritis akan meliputi kegiatan 

pengenalan, penilaian, dan menyusun argumen. 

 
Komputindo, 2011) h.129 
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d. Pertimbangan atau pemikiran (Reasoning); Yaitu kemampuan untuk 

merangkum kesimpulan dari satu atau beberapa premis. Prosesnya akan 

meliputi kegiatan menguji hubungan antara beberapa pernyataan atau data. 

e. Sudut pandang (Point of view); Sudut pandang adalah cara memandang atau 

menafsirkan dunia ini, yang akan menentukan konstruksi makna. Seseorang 

yang berpikir dengan kritis akan memandang sebuah fenomena dari berbagai 

sudut pandang yang berbeda.  

f. Prosedur penerapan kriteria (Procedures for applying criteria); Prosedur 

penerapan berpikir kritis sangat kompleks dan prosedural. Prosedur tersebut 

akan meliputi merumuskan permasalahan, menentukan keputusan yang akan 

diambil, dan mengidentifikasi perkiraan-perkiraan.31 

5. Indikator Critical Thingking 

a. Interpretasi (Interpretation) 

Interpretation merupakan kemampuan untuk memahami segala bentuk 

data maupun informasi. Interpretasi merupakan suatu kemampuan memahami 

data, gambar, dan grafik yang tersaji atau berbagai peristiwa yang terjadi. 

Indikator ini memiliki tiga sub indikator, yaitu: 1) Kategorisasi, yaitu peserta 

didik dapat menjelaskan perbedaan antara objek kajian, membuaat kategorisasi, 

mendeskripsikan informasi sehingga memahami maknanya. 2) Signifikasi 

pengodean, yaitu peserta didik dapat mendeteksi dan menjelaskan suatu 

informasi yang disajikan menggunakan Bahasa, angka, perilaku sosial, grafik, 

gambar, atau symbol. 3) Mengklarifikasi makna, yaitu peserta didik dapat 

menjelaskan makna dari suatu informasi melalui deskriptif, penetapan, makna, 

kata, gambar, konsep, angka, simbil, grafik, atau peristiwa tertentu.Interpretasi 

(Interpretation) 

 

31Hendra Surya, Strategi jitu mencapai kesuksesan belajar, h. 130 
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b. Analisis 

Analisis merupakan kemampuan untuk menganalisis kejadian atau 

informasi yang didapatkan. Analisis juga merupakan suatu kemampuan untuk 

mengetahui maksud dan hubungan yang tepat dari suatu pernyataan. Indikator ini 

memiliki tiga sub indikator, yaitu: 1) Mengkaji gagasan, yaitu peserta didik 

dapat mendefinisikan masalah, mengidentifikasi masalah dan menentukan 

hubunganya, serta membandingkan konsep, permasalahan, atau ide dengaan yang 

lain. 2) Mengidentifikasi argument, yaitu peserta didik dapat menentukan suatu 

pendapat yang berbentuk deskripsi, grafik, pernyataan, pertanyaan apakah sudah 

terlihat sudut pandang atau penjelasan tertentu atau belum. 3) Menganalisis 

argumen, yaitu peserta didik dapat memberikan dasar gagasan atau alasan 

mengenaai tanggapan atau dukunganya terhadap susut pandang tertentu, klaim, 

ataupun opini. 

c. Evaluasi (Evaluation) 

Evaluation merupakan kemampuan untuk mengevaluasi suatu pendapat 

atau informasi yang didapatkan. Evaluasi merupakan pendapat seseorang 

mengenai suatu informasssi atau peristiwa. Indikator ini memiliki dua sub 

indikator, yaitu: 1) Menilai kredibilitas klaim, yaitu peserta didik dapat 

mengenali faktor yang relevsn dalam menilai kredibilitas sumber informasi atau 

pendapat, dapat menilai relevansi kontekstual dari informasi, pendapat, aturan, 

prinsip, dan menilai kebenaran pendapat atau keyakinan. 2) Menilai kualitias 

argumen, yaitu peserta didik dapat menilai kebenaran argument, dasar dan bukti 

argumrn, mengetahui kekuatan argumen, kelogisan argumen, titik lemah 

argumen, serta asumsi untuk menerima argumen tersebut. 
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d. Inferensi/menyimpulkan (Inference) 

Inference merupakan kemampuan untuk menyimpulkan suatu data 

ataupun informasi yang didapatkan. Inferensi atau kesimpulan merupakan suatu 

kemampuan untuk memilih unsur atau hal-hal yang penting dan diperlukan untuk 

membuat suatu kesimpulan melalui pengamatan dan informasi yang lainya. 

Indikator ini memiliki tiga sub indikator, yaitu: 1) Menanyakaan bukti, yaitu 

peserta didik dapat menentukan strategi untuk menginvestigasi informasi yang 

relevan supaya dapat didapatkan kesimpulan yang masuk akal dan logis. 2) 

Menduga alternatif, yaitu peserta didik dapat mengetahui hipotesis atau dugaan 

sementara dari suatu permasalahan dan dapat memprediksi berbagai kesekuensi 

dari keputusan kebijakan, posisi, keyakinan, atau teori. 3) menarik kesimpulan 

yang logis/benar, yaitu peserta didik dapat menentukan. 

e. Penjelasan (Explanation) 

Explanation merupakan kemampuan untuk menjelaskan suatu data, 

pendapat ataupun peristiwa berdasarkan bukti-bukti yang relevan. Penjelasan 

merupakan suatu kemamapuaan untuk menjelaskan suatu teori atau alasan 

seseorang yang meyakinkan berdasarkan fakta dan bukti yang masuk akal. 

Indiktor ini memiliki tiga sub indikator, yaitu: 1) Menyatakan hasil, yaitu peserta 

didik dapat menjelaskan hasil kegiatan penalaran yang dapat berupa deskripsi 

yang akurat sehingga dapat dianalisis, dievaluasi, disimpulkan, dan dapat 

dipantau hasil kegiataanya. 2) Membenaarkan prosedur, yaitu peserta didik dapat 

menyajikaan bukti, metodologi, dan pertimbangan yang konseptual dan 

kontekstual untuk dapat mengint erpretasi, menganalisis, mengevaluasi dan 

menyimpulkan sesuatu sehingga informasi menjadi akurat dan dapat 

membenarkan prosedur seseoraang. 3) Menyajikan argument, yaitu peserta didik 

dapat memberikan alasan penerimaan suatu pendapat dan dapat memberikan 
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bukti metode, penilaian evaluative dan analitik, kesesuaian kontekstual Ketika 

menolak suatu pendapat.32 

6. Langkah-langkah berpikir kritis  

Untuk menjadi pemikir kritis yang baik dibutuhkan kesadaran dan 

keterampilan memaksimalkan kerja otak melalui langkah-langkah berpikir kritis 

yang baik, sehingga kerangka berpikir dan cara berpikir tersusun dengan pola 

yang baik. Walau memang belum ada rumusan langkah-langkah berpikir kritis 

yang dapat dijadikan tolak ukur atau parameter yang baku. Sebab, berpikir kritis 

bias sangat sulit untuk diukur karena berpikir kritis bias sangat sulit untuk diukur 

karena berpikir kritis adalah proses yang sedang berlangsung bukan hasil yang 

mudah dikenali. Keadaan berpikir kritis berarti bahwa seorang terus 

mempertanyakan asumsi, mempertimbangkan konteks (kejelasan makna), 

menciptakan dan mengeksplorasi alternative dan terlibat dalam skeptisisme 

reflektif (pemikiran yang tidak mudah percaya) atas informasi yang diterimanya. 

Menurut Kneedler dari The Statewide History-social science Assesment 

Advisory committee, mengemukakan bahwa langkah-langkah berpikir kritis itu 

dapat dikelompokkan menjadi tiga langkah:9  

a. Mengenali masalah (defining and clarifying problem)  

1) Mengidentifikasi isu-isu atau permasalahan pokok.  

2) Membandingkan kesamaan dan perbedaan-perbedaan.  

3) Memilih informasi yang relevan.  

4) Merumuskan/memformulasi masalah 

b. Menilai informasi yang relevan  

1) Menyeleksi fakta, opini, hasil nalar (judgment).  

2) Mengecek konsistensi.  

 

32Facione, Sánchez, and Gainen. The disposition toward critical thinking. h. 8 
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3) Mengidentifikasi asumsi.  

4) Mengenali kemungkinan faktor stereotip.  

5) Mengenali kemungkinan bias, emosi, propaganda, salah penafsiran kalimat 

(semantic slanting).  

6) Mengenali kemungkinan perbedaan orientasi nilai dan ideologi. 

c. Pemecahan Masalah/ Penarikan kesimpulan  

1) Mengenali data yang diperlukan dan cukup tidaknya data.  

2) Meramalkan konsekuensi yang mungkin terjadi dari keputusan atau 

pemecahan masalah atau kesimpulan yang diambil.33 

C. Kerangka Konseptual 

Implementasi Model Pembelajaran Kooperatif Tipe Giving Question and 

Getting Answer (GQGA) Dalam Peningkatan Critical Thinking Peserta Didik di 

UPT SMAN 6 Selayar dilatarbelakangi oleh kondisi pembelajaran di UPT 

SMAN 6 Selayar yang pada proses pembelajaran masih didominasi oleh guru, 

yang memposisikan peserta didik sebagai obyek, dianggap belum tahu apa-apa. 

Guru memposisikan diri sebagai orang yang berpengetahuan, mempunyai 

otoritas tertinggi (pembelajaran berpusat pada guru), materi diberikan dalam 

bentuk seperti yang diinginkan oleh pihak guru semata tanpa memperhatikan 

metode yang tepat yang sesuai dengan materi, gaya belajar peserta didik, serta 

modalitas belajar peserta didik, sehingga dapat menumbuhkan critical thinking 

peserta didik. Pada prosesnya seharusnya peserta didik belajar secara individu 

dan juga belajar secara berkelompok, guru memberikan seluas-luasnya 

kesempatan kepada peserta didik untuk berekspresi dan mengeksplor segala 

kemampuannya. Guru sebaiknya hanya menjadi fasilitator, motivator, dan 

mediator bagi peserta didik (pembelajaran berpusat pada peserta didik). Secara 

jelas dapat dilihat pada bagan berikut ini: 

 

33Hendra Surya, Strategi jitu mencapai kesuksesan belajar, h. 136 
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Gambar 1.1 

Kerangka Konseptual 
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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

A. Jenis dan Lokasi Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian ini merupakan penelitian lapangan (Field Research) 

dengan kajian kualitatif yang bersifat deskriptif. Pengertian penelitian deskriptif 

yaitu penelitian yang fokus pada usaha mengungkapkan suatu masalah dan 

keadaan bagaimana adanya, sehingga hanya merupakan penyingkapan fakta 

semata. 

Penelitian deskriptif merupakan penelitian untuk membuat gambaran 

mengenai situasi atau kejadian, sehingga penelitian ini berkehendak mengadakan 

akumulasi data dasar belaka.1 Penelitian deskriptif ditujukan untuk 

menggambarkan serta memaparkan fakta-fakta berdasarkan cara pandang 

tertentu. Metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang digunakan 

untuk meneliti kondisi objek yang alamiah, (sebagai lawannya eksperimen) yaitu 

peneliti sebagai instrumen kunci. 

Penelitian kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data 

deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang 

diamati.2 

Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang bersifat siklus dan 

naturalistik. Penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang digunakan untuk 

meneliti kondisi objek alamiah. Secara sederhana dapat dikatakan bahwa 

penelitian ini ditujukan untuk mendeskripsikan fenomena dan fakta yang ada. 

 

1Moh. Nasir, Metodologi Penelitian (Jakarta: Balai Aksara, 1998), h. 64. 

2Sulaiman Saat dan Sitti Mania, Pengantar Metodologi Penelitian: Panduan bagi Peneliti 

Pemula (Cet. II; Gowa: Pusaka Almaida, 2020), h. 129 
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Fenomena itu bisa berupa bentuk, aktivitas, karakteristik, perubahan, hubungan, 

kesamaan, dan perbedaan antara fenomena yang satu dengan yang lainnya.3 

Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang dimaksudkan untuk memahami 

sebuah fenomena berkaitan dengan apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya 

perilaku, persepsi, tindakan, motivasi dan lainnya.4 

Berdasarkan beberapa pendapat tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa 

penelitian kualitatif merupakan penelitian yang bertujuan untuk memahami suatu 

kejadian pada subjek secara alamiah dan suatu penelitian yang mengungkap secara 

keseluruhan dengan mendeskripsikannya melalui bahasa non numerik yakni tidak dapat 

dimanipulasi secara matematis 

2. Lokasi Penelitian 

Lokasi Penelitian yang peneliti ambil adalah di UPT SMAN 6 Selayar, 

tepatnya di Jalan Pelajar No. 1 Desa Bonerate Kecamatan Pasimarannu 

Kabupaten Kepulauan Selayar, Provinsi Sulawesi Selatan. Alasan dalam 

penetapan lokasi penelitian, peneliti memperhatikan tiga unsur penting, yakni: 

tempat, pelaku dan kegiatan.5 

UPT SMAN 6 Selayar dipilih sebagai lokasi penelitian atas pertimbangan 

lokasi penelitian berada satu Desa dengan tempat tinggal peneliti, Jarak lokasi 

penelitian ini kurang lebih 1 kilo meter dari tempat tinggal peneliti sehingga 

mudah diakses oleh peneliti baik dari segi transportasi, waktu dan biaya 

penelitian. Hal ini didukung oleh pendapat Maleong yang berpendapat bahwa 

faktor yang perlu dijadikan pertimbangan dalam menentukan lokasi 

 

3Sukmadinata, Metode Penelitian Pendidikan (Cet. I; Bandung: Rosdakarya, 2006), h. 72 

4Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif (Bandung: Remaja Rosdakarya, 

2014), h.6. 

5S. Nasution, Metode Penelitian Naturalistik Kualitatif (Bandung: Tarsito, 1996), h. 43. 
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penelitian adalah faktor waktu dan kelancran transportasi ke lokasi penelitian.6 

alasan mendasar lainnya bagi penulis dalam menetapkan lokasi penelitian adalah 

hubungan emosional penulis dengan sejumlah pimpinan, pendidik dari sekolah 

tersebut mengingat penulis adalah tenaga pendidik di SMAN 6 Selayar, sehingga 

dengan begitu, diharapkan data yang hendak diperlukan oleh penulis dapat 

berjalan lancar.  

B. Pendekatan Penelitian 

Pendekatan merupakan usaha dalam rangka aktivitas penelitian untuk 

mengadakan hubungan dengan orang yang diteliti.7 Pendekatan yang penulis 

gunakan adalah pendekatan fenomenologis. Pendekatan ini bertujuan untuk 

mendeskripsikan makna, pemahaman, pengertian tentang suatu fenomena, 

kejadian, maupun kehidupan manusia dengan terlibat langsung dan/atau tidak 

langsung dalam setting yang diteliti, kontekstual, dan menyeluruh. Pada 

penelitian ini peneliti bukan mengumpulkan data sekali jadi atau sekaligus dan 

kemudian mengolahnya, melainkan tahap demi tahap dan makna disimpulkan 

selama proses berlangsung dari awal sampai akhir kegiatan, bersifat naratif, dan 

holistik. Pendekatan fenomenologi menekankan pada pencarian makna, 

pengertian, konsep, karakteristik, gejala, simbol, maupun deskripsi tentang suatu 

fenomena; fokus dan multimetode, bersifat alami dan holistik; mengutamakan 

kualitas, menggunakan beberapa cara, serta disajikan secara naratif. Gejala atau 

fenomena yang dimaksud dalam penelitian ini adalah proses implementasi model 

pembelajaran kooperatif tipe Giving Question and Getting Answer (GQGA) 

dalam peningkatan critical thinking peserta didik di UPT SMAN 6 Selayar. 

 

6Lexy J Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 

2013), h. 86. 

7Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa (Edisi 

IV. Cet. I; Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008), h. 306. 
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Fenomena berasal dari kata Yunani yaitu phainomena (yang berakar kata 

phaneim yang artinya menampak) sering digunakan untuk merujuk ke semua 

objek yang masih dianggap eksternal dan secara paradigmatik harus disebut 

objektif. Fenomena merupakan gejala dalam situasi alamiahnya yang kompleks, 

yang hanya mungkin menjadi bagian dari kesadaran manusia secara komprehensif 

dan ketika telah direduksi ke dalam suatu barometer akan terdefinisikan sebagai 

fakta.8 

Kaitannya dalam penelitian ini, yaitu pendekatan fenomenologis 

digunakan untuk mengungkapkan fakta-fakta, gejala maupun peristiwa secara 

obyektif yang berkaitan dengan implementasi model pembelajaran kooperatif 

tipe Giving Question and Getting Answer (GQGA) dalam peningkatan critical 

thinking peserta didik di UPT SMAN 6 Selayar. 

C. Sumber Data 

Sumber data merupakan subjek di mana data diperoleh.9 Sumber data 

yang dimaksud dalam penelitian ini adalah tempat asal data penelitian diperoleh. 

Adapun sumber data dibagi menjadi dua yaitu: 

1. Sumber Data Primer 

Sumber data primer yang dimaksud adalah keseluruhan sumber data 

utama yang menjadi objek penelitian dengan cara peneliti memperoleh data di 

lapangan, yang bersumber dari peserta didik dan tenaga pendidik di UPT SMAN 

6 Selayar. Pendidik atau guru bidang studi yang dijadikan sumber data primer di 

penelitian ini adalah Pendidik atau guru bidang studi yang dijadikan sumber data 

primer di penelitian ini adalah guru yang mengajar pada bidang studi Pendidikan 

 

8Burhan Bungin, Metodologi Penelitian Kualitatif Aktualisasi Metodologis ke Arah 

Ragam Varian Kontemporer (Cet. I; Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010), h. 20. 

9Edi Kusnadi, Metodologi Penelitian (Metro: STAIN Metro dan Ramayana Pers, 2008), 

h. 77. 
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Agama Islam. Sumber data primer dari peserta didik yaitu peserta didik yang 

berasal dari kelas, XI MIPA, kelas XI IPS, kelas X MIPA, dan kelas X IPS. 

2. Sumber Data Sekunder 

Sumber data sekunder yang dimaksud adalah data yang mendukung data 

primer yang dapat diperoleh di luar objek penelitian, yang meliputi: dokumen- 

dokumen peserta didik SMAN 6 Selayar serta referensi atau buku-buku, dan 

tulisan-tulisan yang relevan dengan masalah yang menjadi fokus penelitian yang 

berkaitan dengan model pembelajaran kooperatif tipe Giving Question and 

Getting Answer (GQGA) dan buku-buku tentang peningkatan critical thinking. 

D. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data adalah langkah paling utama dalam penelitian, 

yang bertujuan untuk mengumpulkan data.10 Metode pengumpulan data yang 

digunakan dalam penelitian ini yaitu metode observasi, wawancara dan metode 

dokumentasi. Gambaran dari metode tersebut adalah: 

1. Observasi 

Observasi pada hakikatnya adalah kegiatan yang menggunakan 

pancaindra seperti penglihatan, penciuman, pendengaran untuk memperoleh 

informasi yang diperlukan dalam menjawab masalah penelitian. Hasil observasi 

berupa aktivitas, kejadian, peristiwa, objek, kondisi tertentu, dan juga perasaan 

emosi seseorang.11 Observasi juga dapat diartikan suatu usaha sadar untuk 

 

10Sugiyono, Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif (Cet. XXII; Bandung: 

Alfabeta, 2015), h. 308. 

11Sitti Mania, Metodologi Penelitian Pendidikan dan Sosial (Cet. I; Makassar: 

Alauddin University Press, 2013), h. 187. 
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mengumpulkan data yang dilakukan secara sistematis, dengan prosedur yang 

terstandar.12 

Metode observasi merupakan metode pengumpulan data yang peneliti 

mencatat informasi sebagaimana yang mereka saksikan selama penelitian.13 

Dalam menggunakan metode tersebut agar lebih efektif maka peneliti 

menggunakan pedoman observasi dan list dokumentasi sebagai instrumen dalam 

penelitian. Instrumen tersebut berisi item-item tentang catatan peneliti mengenai 

implementasi model pembelajaran kooperatif tipe Giving Question and Getting 

Answer (GQGA) dalam peningkatan critical thinking peserta didik di UPT 

SMAN 6 Selayar. Teknik observasi ini digunakan untuk mengamati secara 

langsung dan tidak langsung tentang implementasi model pembelajaran 

kooperatif tipe Giving Question and Getting Answer (GQGA) dalam 

peningkatan critical thinking peserta didik di UPT SMAN 6 Selayar. 

Metode observasi digunakan untuk mengumpulkan data yang dilakukan 

oleh peneliti dengan cara terjun langsung ke lapangan dan mengamati secara 

langsung implementasi model pembelajaran kooperatif tipe Giving Question and 

Getting Answer (GQGA) dalam peningkatan critical thinking peserta didik di 

UPT SMAN 6 Selayar. 

Pada metode observasi ini, penulis menggunakan observasi partisipatif. 

Obsevasi partisipatif merupakan metode yang bertujuan untuk memperoleh data 

yang lengkap. Metode ini dilakukan dengan membuat kedekatan secara 

mendalam dengan suatu komunitas atau lingkungan alamiah dari objek. Penulis 

menempatkan diri sebagai bagian dari objek yang sedang diteliti tersebut. 

Terdapat beberapa macam kategori partisipan yaitu peran lengkap yaitu 

 

12Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik (Jakarta: Rineka 

Cipta, 2010), h. 265. 

13W. Gulo, Metodologi Penelitian (Jakarta: Gramedia, 2003), h. 116. 
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pengamat berperan menjadi anggota penuh dari objek yang diamati, peran 

sebagai pengamat yaitu peneliti berperan sebagai pengamat saja, pengamat 

sebagai pemeran serta yaitu peneliti ikut serta melakukan yang juga dilakukan 

oleh narasumber, dan pengamat penuh yaitu pengamatan yang dilakukan terpisah 

sehingga subjek tidak merasa sedang diamati. 

2. Wawancara 

Wawancara merupakan percakapan yang dilakukan oleh dua orang, yaitu 

pewawancara yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara atau narasumber 

yang memberikan jawaban atas pertanyaan.14 Wawancara terdiri dari tiga jenis 

yaitu wawancara berstruktur, wawancara tidak berstruktur (tidak bebas) dan 

semi terstruktur15 dilakukan secara lisan dalam pertemuan tatap muka atau 

langsung secara individu atau kelompok apabila ingin mengetahui secara jelas 

dan lebih mendalam terhadap suatu objek penelitian. pertanyaan itu. 

Pewawancara dalam penelitian ini adalah peneliti sendiri sedangkan yang akan 

diwawancarai adalah pimpinan, tenaga pendidik, serta peserta didik di UPT 

SMAN 6 Selayar. 

Dalam penelitian ini, metode wawancara digunakan terhadap beberapa 

subjek penelitian untuk dapat mengetahui lebih mendalam bagaimana 

implementasi model pembelajaran kooperatif tipe Giving Question and Getting 

Answer (GQGGA) yang dilakukan oleh pendidik dalam peningkatan critical 

thinking peserta didik di SMAN 6 Selayar. Pada metode wawancara ini, penulis 

menggunakan jenis wawancara yakni wawancara terstruktur. Wawancara 

terstruktur adalah wawancara yang memperhatikan unsur 5 W + 1 H (What = 

 

14Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif (Bandung: Remaja Rosdakarya, 

2014), h.186. 

15Nana Sudjana, Penelitian Hasil Belajar Proses Belajar Mengajar (Bandung: 

Rosdakarya, 2009), h. 68. 
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apa, who = siapa, where = di mana, when = kapan, why = mengapa + How = 

bagaimana) tanpa berkembang menjadi pokok-pokok pertanyaan yang lain. 

Proses ini bisa memakan waktu relatif singkat lantaran dibahas sesuai dengan 

topik penelitian yang dibuat. Sebelum melakukan wawancara peneliti terlebih 

dahulu mengemukakan maksud dan tujuan melakukan wawancara agar tetap 

terjalin hubungan yang baik sehingga narasumber atau informan dapat dengan 

bebas menjawab pertanyaan dengan baik dan sebenarnya. 

3. Dokumentasi 

Dokumentasi merupakan pengumpulan data yang bersumber dari 

dokumen, buku-buku atau arsip, dan foto. Untuk memperoleh data dari 

responden salah satunya dengan teknik dokumentasi. Pada teknik ini, peneliti 

dimungkinkan memperoleh informasi dari bermacam-macam sumber tertulis atau 

dokumen yang ada pada responden atau tempat responden dalam meakukan 

kegiatan sehari- harinya.16 

Dengan demikian dokumen sebagai sumber data yang akan digunakan 

dalam penelitian ini adalah dokumen-dokumen tertulis yang berisi tentang 

pelaksanaan model pembelajaran kooperatif tipe Giving Question and Getting 

Answer (GQGA) dalam peningkatan critical thinking peserta didik di UPT 

SMAN 6 Selayar, serta foto-foto selama pembelajaran berlangsung dan pada saat 

wawancara. 

Dokumen yang dimaksud dapat berupa: 

a. Data Tenaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan 

b. Data Peserta Didik 

c. Data Sarana dan Prasarana Sekolah 

d. Data Laporan Hasil Belajar Peserta Didik. 

 

16Sukardi, Metodologi Penelitan Pendidikan (Jakarta: Bumi Aksara, 2003), h. 157. 
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Pada metode dokumentasi ini, penulis menggunakan handphone yang 

mendukung fitur kamera dan perekam suara. Fitur kamera digunakan untuk 

memperoleh data berupa gambar yang menyangkut data-data yang disebutkan di 

atas. Fitur perekam suara digunakan untuk memperoleh data hasil wawancara 

dari masing-masing narasumber. Pada metode dokumentasi ini, peneliti dapat 

memungkinkan memperoleh data secara langsung sehingga data yang diperoleh 

dapat dipercaya. 

E. Instrumen Penelitian 

Penelitian ini menggunakan beberapa instrumen dalam penelitian, ini 

dimaksudkan agar mendapatkan data atau informasi yang dapat 

dipertanggungjawabkan kebenarannya. 

Dalam penelitian ini, instrumen utamanya adalah peneliti sendiri untuk 

menetapkan fokus penelitian, memilih informan sebagai sumber data, melakukan 

pengumpulan data, menilai kualitas data, analisis data, menafsirkan data, dan 

membuat kesimpulan atas temuannya.17 Peran peneliti dalam penelitian ini 

adalah sebagai instrumen kunci dalam mengumpulkan data dengan 

menggunakan: 

1. Pedoman Observasi 

Instrumen penelitian adalah suatu alat yang digunakan untuk mengukur 

fenomena (variabel) alam maupun sosial yang diamati. Suatu instrumen harus 

teruji validitas dan reliabilitasnya agar dapat memperoleh data yang valid dan 

reliabel. Pada prinsipnya meneliti merupakan kegiatan pengukuran terhadap 

fenomena sosial maupun alam, karena prinsipnya adalah kegiatan pengukuran, 

maka harus ada alat ukur yang baik. 

 

17Iskandar, Metodologi Penelitian Pendidikan dan Sosial (Kuantitatif dan Kualitatif), 

(Jakarta: GP Press, 2008), h. 222 
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2. Pedoman Wawancara 

Instrumen data dalam wawancara ini disusun dalam bentuk pedoman 

wawancara yang berisi sejumlah pertanyaan yang hendak dijawab oleh informan. 

Wawancara dalam penelitian ini dilakukan dengan memberikan pertanyaan 

verbal kepada informan yang merupakan sebagian dari subjek penelitian yaitu 

pimpinan, tenaga pendidik dan kependidikan, dan peserta didik SMAN 6 Selayar. 

3. List Dokumentasi 

List dokumentasi berisi tentang dokumen tertulis para narasumber yakni 

pimpinan, pendidik dan tenaga kependidikan serta peserta didik di SMAN 6 

Selayar. 

F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data 

Pengolahan data berhubungan dengan analisis data. Penelitian kualitatif, 

data diperoleh dari berbagai sumber menggunakan teknik pengumpulan data 

yang bermacam-macam, yang dilakukan secara terus-menerus. Analisis data 

kualitatif bersifat induktif, yang merupakan suatu analisis berdasarkan data yang 

diperoleh lalu dikembangkan menjadi hipotesis.18 

Dalam proses pengolahan data, mengikuti teori Miles dan Huberman, 

proses pengolahan data dengan melalui tiga tahap yaitu reduksi data (data 

reduction), penyajian data (data display), penarikan kesimpulan dan verifikasi 

(conclusion drawing/verification). Data kemudian dikumpulkan lalu diolah dan 

dianalisis dengan langkah-langkah sebagai berikut: 

1. Reduksi Data (data reduction) 

Reduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, 

 

18Beni Akhmad Saebani, Metode Penelitian (Bandung: Pustaka Setia 2008), h. 199-200. 
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memfokuskan pada hal-hal yang penting, dan mencari tema dan polanya.19 

Penelitipun mereduksi atau mengumpulkan data dengan merangkum dan memilih 

beberapa data penting yang berkaitan dengan implementasi model pembelajaran 

kooperatif tipe Giving Question and Getting Answer (GQGA). 

2. Penyajian Data (data display) 

Penyajian data yang dimaksud adalah penyajian data yang sudah disaring 

dan diorganisasikan secara keseluruhan dalam bentuk tabulasi dan 

keterorganisasi. Setelah data direduksi, langkah selanjutnya adalah 

mendisplaykan data. Penelitian kualitatif, penyajian data biasa dilakukan dalam 

bentuk uraikan singkat, bagan, hubungan antar kategori dan sejenisnya. Menurut 

Miles dan Huberman dalam bukunya Sugiyono, yang paling sering digunakan 

dalam menyajikan data dalam penelitian kualitatif dalam bentuk tes yang bersifat 

naratif. 

Pada penyajian data, peneliti memperoleh data langsung melalui informan 

yang telah ditentukan, kemudian dibahas dan dianalisis kebenaran data tersebut 

dan disajikan dalam bentuk deskriptif naratif yang berupa uraian yang detail. 

3. Verifikasi dan Penarikan Kesimpulan (verification/conclusion drawing) 

Langkah selanjutnya dalam analisis data kualitatif adalah verifikasi dan 

penarikan kesimpulan. Verifikasi data yaitu peneliti membuktikan kebenaran 

data yang dapat diukur melalui informan yang memahami masalah yang diajukan 

secara mendalam dengan tujuan menghindari adanya unsur subyektifitas yang 

dapat mengurangi bobot tesis ini. 

 

 

 

19Sugiyono, Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D,h.338 
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G. Pengecekan Keabsahan Data 

Untuk menemukan keabsahan suatu data diperlukan teknik pemeriksaan 

yang tepat. Creswell dalam Adianto menyatakan bahwa: 

Jenis penelitian kualitatif memerlukan validasi untuk pemeriksaan akurasi 
hasil dari penelitian. Salah satunya dengan uji keabsahan data 
menggunakan member check yaitu pemeriksaan data yang didapatkan oleh 
instrumen kunci terhadap pemberi data, bertujuan supaya informasi atau 
sumber data yang didapatkan sesuai dengan apa yang dimaksud atau 
disampaikan sumber data atau informan sehingga dalam penulisan sebuah 
laporan data tersebut valid.20 

Penelitian ini menggunakan teknik member check. Menurut Sugiyono, 

“Member Check adalah proses pengecekan data yang diperoleh peneliti kepada 

pemberi data tujuannya adalah untuk mengetahui seberapa jauh data yang 

diperoleh sesuai dengan apa yang diberikan oleh pemberi”.21 

 

 

 

20Samsul Adianto dkk, Penilaian Autentik Pada Kurikulum 2013 Dalam Pembelajaran 

Tematik Di Sekolah Dasar, Jurnal Inovasi dan Teknologi Pembelajaran Vol. 7 (2: 2020), h. 133- 

142 

21Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D, 

(Bandung: Alfabeta 2015), h. 375 
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BAB IV 

PENINGKATAN  CRITICAL THINKING PESERTA DIDIK MELALUI 

IMPLEMENTASI MODEL PEMBELAJARAN KOOPERATIF  

TIPE GQGA PADA PEMBELAJARAN PAI  

Hasil penelitian ini akan dipaparkan sesuai dengan rumusan masalah yang 

telah ditentukan dan yang telah diteliti oleh penulis, Implementasi Model 

Pembelajaran Kooperatif Tipe Giving Question and Getting Answer (GQGA) 

Pada Pembelajaran PAI terhadap Peningkatan Critical Thinking Peserta Didik Di 

UPT SMAN 6 Selayar. Untuk lebih jelasnya mengenai penjelasan ini akan 

dibahas sesuai dengan rumusan masalah penelitian melalui wawancara, observasi 

dan dokumentasi, sebagai berikut: 

A. Implementasi Model Pembelajaran Giving Question and Getting Answer 

(GQGA) pada Pembelajaran PAI di UPT SMAN 6 Selayar  

Pembelajaran merupakan salah satu aspek yang selalu diupayakan oleh 

setiap lembaga pendidikan. Di UPT SMAN 6 Selayar, upaya tersebut menjadi 

lebih nyata melalui implementasi Model Pembelajaran Giving Question and 

Getting Answer (GQGA) pada mata pelajaran Pendidikan Agama Islam (PAI). 

Dengan memanfaatkan pendekatan yang menggalakkan interaksi aktif antara 

guru dan peserta didik, model pembelajaran ini bertujuan untuk menciptakan 

proses belajar yang lebih menarik, efektif, dan melibatkan seluruh peserta didik 

secara optimal. 

Sebagaimana yang dikemukakan oleh, Guru PAI Ibu Nur Jannah: 

Saya senang bisa berbagi pengalaman tentang model pembelajaran ini. Jadi, 
di kelas PAI, saya menggunakan Model Pembelajaran GQGA sebagai salah 
satu pendekatan untuk membuat pembelajaran lebih interaktif dan 
meningkatkan pemahaman peserta didik. Pada penerapannya tentunya 
melalui kegiatan pendahuluan, inti, dan penutup.1 

 

1Nur Jannah (35 tahun), Guru Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti UPT SMAN 6 
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Pada implementasi Model Pembelajaran Giving Question and Getting 

Answer (GQGA) pada Pembelajaran Pendidikan Agama Islam (PAI) di UPT 

SMAN 6 Selayar, guru menggunakan pendekatan yang melibatkan interaksi aktif 

antara guru dan peserta didik. Adapun langkah-langkah dari pelaksanaan 

tersebut, diuraikan sebagai berikut: 

1. Kegiatan pendahuluan 

Pada saat wawancara guru PAI yang menerapkan model pembelajaran 

"Giving Question and Getting Answer" (GQGA), terlihat bagaimana Guru 

tersebut memulai aktivitas pembelajaran dengan memberikan motivasi dan 

stimulus kepada peserta didik. Guru memulai pembelajaran dengan memberikan 

stimulus dan motivasi, termasuk memberikan pertanyaan tentang materi 

sebelumnya, menanyakan kabar peserta didik, dan mengisi absensi peserta didik. 

Setelah memberikan stimulus, guru kemudian melanjutkan dengan pemaparan 

materi pembelajaran untuk pertemuan hari itu. Selama proses pengajaran, peserta 

didik diarahkan untuk mendengarkan dan menyimak dengan seksama ceramah 

guru, agar dapat memahami materi yang disampaikan pada pertemuan tersebut. 

Berkanaan dengan uraian di atas, di tegaskan oleh Guru PAI, Ibu Nur 

Jannah, bahwa: 

Saya sebagai guru memulai pembelajaran dengan memberikan stimulus dan 
motivasi kepada peserta didik. Saya biasanya memberikan pertanyaan-
pertanyaan terkait materi yang telah diajarkan sebelumnya untuk 
mengingatkan peserta didik akan pengetahuan yang telah mereka pelajari 
sebelumnya. Selain itu, saya juga menanyakan kabar peserta didik dan 
mengisi absensi untuk memastikan kehadiran seluruh peserta didik di 
kelas.2 

Dalam wawancara di atas sebagaimana dipahami bahwa, pemberian 

stimulus dan motivasi ini bertujuan untuk beberapa hal. Pertama, dengan 

 
Selayar, Selayar. Wawancara, 23 Mei  2023. 

2Nur Jannah (35 tahun), Guru Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti UPT SMAN 6 

Selayar, Selayar. Wawancara, 23 Mei 2023. 
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memberikan pertanyaan tentang materi sebelumnya, saya ingin mengaktifkan 

ingatan peserta didik tentang apa yang telah mereka pelajari sebelumnya. Ini 

membantu mereka untuk lebih siap dan terfokus saat memasuki pembelajaran 

hari itu. Kedua, dengan menanyakan kabar peserta didik, saya ingin menunjukkan 

kepedulian terhadap mereka sebagai individu, dan memberi kesempatan bagi 

mereka untuk berbicara dan merasa diperhatikan 

Lebih lanjut, Ibu Nur Jannah, juga mengemukan: 

Dalam tahap awal pelaksanaan GQGA, fokus utama adalah memberikan 
pemahaman yang baik kepada peserta didik tentang materi yang 
disampaikan oleh guru. Saya percaya bahwa dengan mendengarkan dengan 
seksama, peserta didik dapat memahami informasi dengan lebih baik dan 
menghindari kesalahan dalam memahami materi pembelajaran. Setelah 
pemaparan materi, saya biasanya membentuk mereka dalam kelompok 
untuk mengerjakan tugas yang telah saya berikan.3 

Dari apa yang dikemukakan oleh Ibu Nur Jannah bahwa pada tahap awal 

pelaksanaan model pembelajaran Giving Question and Getting Answer (GQGA) 

peserta didik diarahkan untuk mendengarkan dan fokus pada materi yang akan 

disampaikan oleh guru. Penyampaian materi menggunakan metode ceramah dan 

menyuruh peserta didik agar dapat menyimak materi yang disampaikan oleh guru 

dengan baik agar tidak terjadi kesalahan dalam memahami materi pembelajaran. 

Tentunya dalam penyampaian materi dengan ceramah ini sekaligus sebagai 

tahapan awal untuk selanjutnya membentuk mereka dalam kelompok untuk 

mengerjakan tugas yaitu pada lembar 1 dan lembar 2 dari guru, di mana guru 

sebagai pengelola dalam pembelajaran. Jadi, dalam tahap ini, guru berperan 

sebagai pengelola dalam pembelajaran, memandu kelompok-kelompok tersebut, 

memberikan dukungan, dan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang mungkin 

muncul selama pengerjaan tugas. 

 

3Nur Jannah (35 tahun), Guru Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti UPT SMAN 6 

Selayar, Selayar. Wawancara, 23 Mei 2023. 



65  

 

 

Dengan demikian, berdasarkan data yang diperoleh dari hasil wawancara, 

guru memulai aktivitas awal pembelajarannya dengan memberikan motivasi dan 

menyampaikan materi pembelajaran, kegiatan ini dimaksudkan dengan tujuan 

untuk memancing peserta didik supaya aktif dan fokus dalam melakukan 

aktivitas di awal pembelajaran.  

Maknanya, guru berperan sebagai fasilitator menyampaikan materi 

pembelajaran dengan model pembelajaran PAI Giving Question and Getting 

Answer dan tentunya mengontrol peserta didik agar dapat mengamati materi 

dengan seksama, tujuannya adalah untuk membuat peserta didik lebih fokus dan 

tidak terjadi kegagalan dalam memahami suatu materi yang diberikan guru 

sebagai kesiapan pembelajaran untuk melangkah ke proses selanjutnya pada 

pemberian tugas kelompok hingga nantinya mereka lebih aktif lagi bekerja sama 

dalam tanya jawab kelompok. 

2. Kegiatan Inti 

Dalam kegiatan inti pembelajaran, setelah peserta didik menyelesaikan 

soal lembar 1 dan apa yang peserta didik sudah pahami pada lembar 2 yang telah 

diberikan oleh guru, kelas akan beralih ke sesi tanya jawab. Guru akan memilih 

satu kelompok untuk membacakan pertanyaan dari kertas lembar 1, dan dari 

kelompok tersebut, seorang peserta didik akan ditunjuk sebagai perwakilan untuk 

membacakan pertanyaan mengenai apa yang masih belum mereka pahami dari 

materi yang telah diajarkan pada hari itu. Dalam membacakan pertanyaan, 

perwakilan dari kelompok penanya diharapkan menggunakan suara yang jelas 

agar bisa didengar oleh kelompok lain dan guru. Hal demikian, sebagaimana yang 

diungkapkan oleh Guru PAI Ibu Nur Jannah: 

Saya memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk menuliskan 
pertanyaan pada lembar 1 dan menuliskan apa yang mereka sudah pahami 
dari materi pada hari itu pada lembar 2 kepada peserta didik untuk 
dikerjakan sebagai persiapan sebelum memasuki sesi tanya jawab  
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kelompok. Setelah mereka menyelesaikan tugas-tugas tersebut, saya 
memilih satu kelompok untuk membacakan pertanyaan dari lembar kertas 
1. Di kelompok tersebut, saya menunjuk seorang peserta didik sebagai 
perwakilan yang akan membacakan pertanyaan mengenai apa yang masih 
belum dipahami oleh mereka dari materi yang diajarkan hari itu.4 

Dari ungkapan yang di jelaskan oleh Guru PAI tersebut, dapat dipahami, 

bahwa guru memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk menuliskan 

pertanyaan pada lembar 1 dan menuliskan apa yang mereka sudah pahami pada 

lembar 2 kepada peserta didik sebagai persiapan sebelum memasuki sesi tanya 

jawab kelompok. Hal ini dirancang untuk menguji pemahaman peserta didik 

tentang materi yang telah diajarkan pada hari itu. Soal pada lembar 1 berisi 

pertanyaan-pertanyaan berbentuk kasus, masalah, atau pertanyaan terbuka yang 

memerlukan analisis dan pemecahan. pertanyaan tentang konsep-konsep dasar, 

definisi, atau teori tertentu, sedangkan pada lembar 2 berisi tentang konsep-

konsep dasar, definisi, atau teori tertentu yang sudah dipahami oleh peserta 

didik. Selanjutnya, setelah peserta didik menyelesaikan soal-soal, guru membagi 

kelas menjadi beberapa kelompok diskusi. Jumlah anggota dalam setiap 

kelompok dapat disesuaikan dengan kondisi kelas dan ukuran kelas, tetapi 

idealnya sekitar 4-6 peserta didik dalam satu kelompok agar setiap peserta didik 

dapat berpartisipasi secara aktif. Kemudian, Guru memilih satu kelompok dari 

beberapa kelompok yang ada untuk menjadi kelompok penanya. Kelompok 

penanya akan bertugas membacakan pertanyaan dari lembar kertas 1 yang 

sebelumnya telah diberikan sebagai soal persiapan. Pemilihan kelompok penanya 

dapat dilakukan secara acak atau berdasarkan kesepakatan sebelumnya. Lebih 

lanjut, dalam kelompok penanya, guru menunjuk seorang peserta didik sebagai 

perwakilan yang akan membacakan pertanyaan mengenai apa yang masih belum 

 

4Nur Jannah (35 tahun), Guru Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti UPT SMAN 6 

Selayar, Selayar. Wawancara, 23 Mei 2023. 
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dipahami oleh kelompoknya dari materi yang diajarkan pada hari itu. Perwakilan 

ini akan menjadi inisiator Tanya jawab pada tahap awal. 

Selanjutnya adalah sesi tanya jawab, perwakilan dari kelompok penanya 

membacakan pertanyaan dengan menggunakan suara yang jelas agar bisa 

didengar oleh kelompok lain dan guru. Pertanyaan ini berfungsi sebagai pemicu 

untuk memulai diskusi dan merangsang perhatian peserta didik terhadap topik 

yang dibahas. Setelah pertanyaan dibacakan, seluruh kelompok lain yang telah 

mendengar pertanyaan tersebut akan diberikan kesempatan untuk menjawabnya. 

Selama sesi diskusi berlangsung, peserta didik dari kelompok lain dapat 

memberikan jawaban atau tanggapan atas pertanyaan yang dibacakan. Model ini 

mendorong peserta didik untuk berpartisipasi aktif dalam diskusi kelompok, 

saling bertukar ide, dan berdiskusi mengenai topik pembelajaran. 

Sebagaimana yang di kemukakan oleh Guru PAI Ibu Nur Jannah: 

Saat proses diskusi kelompok berlangsung, saya memainkan peran penting 
dalam memantau reaksi wajah peserta didik yang menyampaikan 
pertanyaan dan mencatat peserta didik yang memberikan jawaban atas 
pertanyaan tersebut. Jika ada peserta didik yang terlihat ragu atau malu-
malu, saya memberikan dorongan dan memberi kesempatan agar mereka 
bisa menyampaikan argumennya dengan lebih percaya diri.5 

Dengan adanya model pembelajaran GQGA ini, suasana kelas menjadi 

lebih aktif dan peserta didik tidak mengalami kebuntuan pikiran (blank mind) 

saat proses pembelajaran berlangsung. Selain itu, model pembelajaran ini juga 

memberikan kesempatan bagi peserta didik untuk belajar dan berkomunikasi 

dengan lebih baik, karena mereka diajak untuk berani menyampaikan pendapat 

sesuai dengan pengetahuan yang mereka miliki. 

Lebih lanjut, juga dikemukakan oleh Guru PAI, Ibu Nur Jannah: 

Komunikasi tatap muka dalam diskusi kelompok dilakukan sesuai arahan 
dari guru.  ini membantu peserta didik untuk berani menyampaikan 
pendapat dan pertanyaan dengan bahasa yang jelas dan baik. Dalam 

 

5Nur Jannah (35 tahun), Guru Pendidikan Agama Islam dana Budi Pekerti UPT SMAN 6 

Selayar, Selayar. Wawancara, 23 Mei 2023. 
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suasana yang kondusif, mereka diajak untuk belajar berkomunikasi dengan 
baik sesuai dengan pengetahuan yang mereka miliki.6 

Guru memainkan peran penting dalam menjalankan proses diskusi 

kelompok ini. Guru akan memantau wajah-wajah peserta didik yang 

menyampaikan pertanyaan dan mencatat peserta didik yang memberikan 

jawaban atas pertanyaan tersebut. Jika ada peserta didik yang terlihat malu-malu 

atau ragu untuk menyampaikan jawabannya, guru akan memberikan dorongan 

dan memberikan kesempatan kepada peserta didik tersebut untuk menyampaikan 

argumennya dalam forum diskusi kelas. 

Penerapan model GQGA ini juga melatih peserta didik dalam 

berkomunikasi menggunakan bahasa Indonesia yang baik, karena komunikasi 

tatap muka dilakukan sesuai dengan arahan dari guru. Selain itu, model 

pembelajaran ini juga membantu guru dalam mempersiapkan peserta didik untuk 

menciptakan lingkungan belajar yang sesuai dengan gaya belajar masing-masing 

peserta didik. Demikan Ibu Nur Jannah, menuturkan: 

Penerapan model GQGA secara bergantian dalam diskusi kelompok sangat 
membantu menciptakan suasana yang dinamis dan melibatkan seluruh 
peserta didik . Setiap kelompok berperan sebagai penanya dan menjawab 
pertanyaan dari kelompok lain. Dengan begitu, setiap peserta didik 
memiliki kesempatan untuk belajar dan berpartisipasi sesuai dengan gaya 
belajarnya masing-masing.7 

Penerapan model pembelajaran Giving Question and Getting Answer 

(GQGA) memiliki beberapa manfaat dalam melatih peserta didik berkomunikasi 

menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan membantu guru dalam 

menciptakan lingkungan belajar yang sesuai dengan gaya belajar masing-masing 

peserta didik. Berikut adalah penjelasan detailnya: 

 

6Nur Jannah (35 tahun), Guru Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti UPT SMAN 6 

Selayar, Selayar. Wawancara, 23 Mei 2023. 

7Nur Jannah (35 tahun), Guru Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti UPT SMAN 6 

Selayar, Selayar. Wawancara, 23 Mei 2023. 
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1. Latihan Berkomunikasi Tatap Muka: Dalam model GQGA, peserta didik 

diajak untuk berkomunikasi secara tatap muka, baik ketika membacakan 

pertanyaan maupun saat memberikan jawaban dalam sesi diskusi 

kelompok. Melalui interaksi tatap muka ini, peserta didik dapat melatih 

kemampuan mereka dalam menyampaikan gagasan, berpendapat, dan 

bertukar informasi dengan bahasa yang jelas dan tepat. Komunikasi tatap 

muka ini juga membantu peserta didik dalam mengatasi ketakutan 

berbicara di depan umum dan meningkatkan rasa percaya diri mereka. 

2. Penguatan Kemampuan Bahasa Indonesia: Dalam sesi diskusi kelompok, 

peserta didik dihadapkan pada berbagai situasi komunikasi yang berbeda, 

seperti bertanya, menjawab, memberikan penjelasan, dan berdebat. 

Aktivitas ini secara tidak langsung akan memperkaya kosa kata dan 

struktur kalimat peserta didik dalam bahasa Indonesia. Mereka juga dapat 

belajar menyusun argumen secara logis dan menggunakan bahasa yang 

sesuai dengan situasi dan tujuan komunikasi. 

3. Pengembangan Keterampilan Berbicara: Dalam model GQGA, peserta 

didik diajak untuk aktif berbicara dan berpartisipasi dalam diskusi 

kelompok. Dengan berbicara secara aktif, peserta didik dapat mengasah 

keterampilan berbicara mereka, seperti intonasi yang tepat, penggunaan 

bahasa tubuh yang mendukung, dan kemampuan menyampaikan gagasan 

dengan jelas dan padat. Hal ini akan memperkuat kemampuan peserta 

didik dalam berkomunikasi secara lisan. 

4. Meningkatkan Kemampuan Mendengarkan: Selain berbicara, model 

pembelajaran GQGA juga melatih peserta didik dalam mendengarkan 

dengan seksama. Saat peserta didik menjawab pertanyaan dari kelompok 

penanya, peserta didik dari kelompok lain diharuskan untuk 
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mendengarkan dengan penuh perhatian agar dapat memberikan jawaban 

yang tepat dan relevan. Kemampuan mendengarkan yang baik sangat 

penting dalam proses belajar, karena memungkinkan peserta didik untuk 

memahami informasi dengan lebih baik. 

5. Mempersiapkan Lingkungan Belajar yang Sesuai: Model GQGA 

memungkinkan guru untuk lebih memahami gaya belajar masing-masing 

peserta didik. Saat mengamati interaksi dalam sesi diskusi kelompok, 

guru dapat mengidentifikasi preferensi belajar, kekuatan, dan kelemahan 

setiap peserta didik. Dengan demikian, guru dapat menyesuaikan 

pendekatan pembelajaran yang sesuai untuk setiap individu, sehingga 

menciptakan lingkungan belajar yang lebih kondusif dan efektif. 

6. Peningkatan Partisipasi dan Motivasi Belajar: Melalui model GQGA, 

peserta didik merasa lebih termotivasi untuk berpartisipasi aktif dalam 

proses pembelajaran. Mereka merasa dihargai karena diberi kesempatan 

untuk berbicara dan menyampaikan pendapat. Hal ini dapat 

meningkatkan minat dan semangat peserta didik dalam belajar, sehingga 

mereka lebih antusias dalam mencari pemahaman tentang materi 

pembelajaran. 

Keuntungan dari model pembelajaran GQGA ini adalah penggunaan 

media dan bahan yang sederhana, seperti kertas dan pulpen, sehingga tidak 

memerlukan persiapan yang rumit. Buku pelajaran juga telah disediakan oleh 

pihak sekolah di perpustakaan sebagai bahan acuan pembelajaran bagi peserta 

didik. Dengan demikian, pembelajaran dapat berjalan efektif dan menguntungkan 

baik bagi guru maupun peserta didik. 

Jadi dengan demikian pada kegiatan inti ini, pembelajaran dengan model 

GQGA dilakukan secara bergantian dalam diskusi kelompok, di mana setiap 
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kelompok berperan sebagai penanya dan menjawab pertanyaan dari kelompok 

lain. Hal ini menciptakan suasana diskusi yang dinamis dan melibatkan seluruh 

peserta didik dalam proses pembelajaran. 

Secara keseluruhan, model pembelajaran Giving Question and Getting 

Answer (GQGA) ini memberikan dampak positif dalam meningkatkan kualitas 

pembelajaran di kelas. Aktivitas diskusi kelompok membuat peserta didik lebih 

aktif, berani berbicara di depan teman-teman, dan mampu menyampaikan 

pendapat serta pertanyaan dengan lebih percaya diri. Peran guru dalam 

mengarahkan proses diskusi sangatlah penting, sehingga peserta didik dapat 

mencapai tujuan pembelajaran dengan lebih efektif. 

3. Kegiatan Penutup 

Guru akan menyimpulkan pembelajaran setelah melihat waktu yang 

hampir selesai, guru akan menyampaikan rangkuman dan klarifikasi dari 

jawaban-jawaban dan penjelasan yang peserta didik sampaikan. Tentunya ini 

akan menjadi bagian untuk peserta didik bisa merefleksi pembelajaran yang 

dilakukan pada pertemuan di hari itu.  

Bagian ini menjadi akhir pembelajaran karena waktu yang sudah selesai 

dan tentunya menjadi bagian yang sangat penting untuk peserta didik simak agar 

tidak terjadi kekeliruan setelah mengikuti proses belajar mengajar dalam kelas.  

Hal ini dikemukan oleh Guru PAI, Ibu Nur Jannah: 

Setelah melihat waktu sudah mendekati akhir sesi, saya memutuskan untuk 
menyimpulkan pembelajaran hari ini. Saya memulainya dengan menyajikan 
rangkuman tentang materi yang telah kami bahas selama pertemuan.8 

Adapun dapat dipahami di sini, kegunaan dari merangkum materi adalah 

agar semua peserta didik dapat mengingat kembali poin-poin penting dari 

 

8Nur Jannah (35 tahun), Guru Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti UPT SMAN 6 

Selayar, Selayar. Wawancara, 23 Mei 2023. 
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pembelajaran hari ini. Dengan memberikan rangkuman, akan dengan mudah 

merevisi dan menguatkan pemahaman peserta didik terhadap materi tersebut. 

Tidak hanya itu, lanjutnya: 

Saya memberikan kesempatan kepada pesrta didik untuk bertanya atau 
mengklarifikasi jawaban dan penjelasan yang telah mereka sampaikan 
selama sesi. Ini merupakan langkah yang penting karena saya ingin 
memastikan bahwa mereka benar-benar memahami materi dan tidak ada 
kebingungan yang tersisa.9 

Dibagian ini juga guru berusahaa untuk menangani pertanyaan atau 

kebingungan peserta didik dengan bberusaha menjawab pertanyaan dengan sabar 

dan memberikan penjelasan tambahan jika diperlukan. Jika ada peserta didik 

yang mengalami kesulitan digunakanlah contoh konkret atau berbeda cara dalam 

menjelaskan materi untuk membantu peserta didik memahaminya lebih baik. 

Ditambahkan pula bahwa: 

Setelah klarifikasi, saya mengajak peserta didik untuk merefleksikan 
pembelajaran hari itu. Saya ingin tahu bagaimana perasaan mereka tentang 
materi yang telah kami bahas dan apakah ada hal baru yang mereka 
pelajari.10 

Refleksi penting karena ini membantu peserta didik memproses informasi 

secara lebih mendalam dan mengetahui sejauh mana pemahaman mereka. Dengan 

merenungkan pembelajaran hari ini, peserta didik bisa menyadari kekuatan dan 

kelemahan mereka dalam memahami materi. 

Demikian dari uraian di atas dapat dipahami bahwa, kegiatan penutup 

merupakan tahap akhir dari proses pembelajaran di kelas. Tujuan dari kegiatan 

ini adalah untuk menggambarkan rangkuman dari pembelajaran yang telah 

dilakukan dan memberikan klarifikasi terhadap jawaban-jawaban serta penjelasan 

yang telah disampaikan oleh peserta didik. Proses ini memberikan kesempatan 

 

9Nur Jannah (35 tahun), Guru Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti UPT SMAN 6 

Selayar, Selayar. Wawancara, 23 Mei 2023. 

10Nur Jannah (35 tahun), Guru Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti UPT SMAN 6 

Selayar, Selayar. Wawancara, 23 Mei 2023. 
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bagi peserta didik untuk merefleksikan pembelajaran yang telah berlangsung 

pada pertemuan di hari itu. Berikut adalah penjelasan secara detail tentang 

kegiatan penutup: 

1. Rangkuman Pembelajaran: Guru akan memberikan rangkuman tentang 

materi yang telah dipelajari selama pertemuan tersebut. Rangkuman ini 

berfungsi untuk mengingatkan peserta didik tentang inti dari 

pembelajaran hari itu, memastikan mereka memahami pokok-pokok 

materi, dan membantu memperkuat kembali pengetahuan yang telah 

diperoleh. 

2. Klarifikasi Pertanyaan dan Jawaban: Pada tahap ini, guru akan 

mengklarifikasi dan memberikan pemahaman lebih lanjut mengenai 

pertanyaan-pertanyaan atau jawaban-jawaban yang mungkin masih 

membingungkan peserta didik. Guru akan mencoba menjelaskan kembali 

dengan cara yang berbeda atau memberikan contoh konkret untuk 

memastikan bahwa peserta didik benar-benar memahami konsep yang 

diajarkan. 

3. Refleksi: Proses refleksi merupakan langkah penting dalam kegiatan 

penutup. Guru akan mengajak peserta didik untuk merenungkan 

pembelajaran yang telah dilakukan dan bagaimana mereka merasa tentang 

pemahaman mereka terhadap materi tersebut. Peserta didik dapat diminta 

untuk berbagi pengalaman belajar mereka, apa yang paling menarik, dan 

jika ada hal yang membingungkan. 

4. Menyampaikan Feedback: Bagian ini juga merupakan kesempatan bagi 

guru untuk memberikan feedback kepada peserta didik tentang kinerja 

mereka selama proses pembelajaran. Guru dapat memberikan apresiasi 
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atas partisipasi aktif dan usaha peserta didik, sekaligus memberikan 

masukan konstruktif untuk perbaikan lebih lanjut. 

5. Mengaitkan dengan Pembelajaran Selanjutnya: Guru dapat mengaitkan 

materi yang baru saja dipelajari dengan topik pembelajaran selanjutnya. 

Hal ini membantu peserta didik untuk melihat keterkaitan antar materi 

dan memahami bagaimana pembelajaran ini menjadi dasar untuk 

memahami konsep-konsep yang lebih kompleks di masa depan. 

6. Menyampaikan Tugas atau Latihan Mandiri: Sebagai bagian dari 

penutup, guru mungkin memberikan tugas atau latihan mandiri kepada 

peserta didik. Tugas ini bertujuan untuk melatih pemahaman peserta didik 

lebih lanjut dan memastikan bahwa materi yang dipelajari benar-benar 

dipahami dan diingat dengan baik. 

7. Menyampaikan Pesan Pengakhiran: Guru akan menyampaikan pesan 

pengakhiran, seperti motivasi untuk terus belajar, mengajak peserta didik 

untuk bertanya jika ada hal yang belum dipahami, dan mengingatkan 

tentang jadwal atau topik pembelajaran di pertemuan berikutnya. 

Dengan kegiatan penutup ini, diharapkan peserta didik dapat merasa lebih 

yakin dan memahami materi yang telah diajarkan. Proses refleksi dan klarifikasi 

juga membantu mengurangi kesalahan pemahaman, sehingga peserta didik 

memiliki dasar yang kuat untuk pembelajaran selanjutnya. Kegiatan penutup ini 

juga merupakan momen penting bagi guru untuk mengevaluasi efektivitas 

pengajaran mereka dan menyesuaikan metode pembelajaran jika diperlukan. 

B. Realitas Critical Thinking Peserta Didik Pada Pembelajaran PAI Di UPT 

SMAN 6 Selayar 

Realitas Critical Thingking  ini, fokus utama adalah untuk 

mengidentifikasi dan mendapatkan pemahaman yang mendalam tentang berpikir 
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kritis yang dikemukakan oleh Facione pada pembelajaran PAI di UPT SMAN 6 

Selayar. Metode pencarian data yang digunakan adalah melalui wawancara 

dengan narasumber yang berpengalaman dalam mengajar mata pelajaran 

Pendidikan Agama Islam (PAI) dan observasi di lapangan. Narasumber dipilih 

karena memiliki pengetahuan dan pengalaman yang relevan dalam 

mengembangkan keterampilan berpikir kritis peserta didik. 

Dalam wawancara dengan narasumber, peneliti mengarahkan pertanyaan-

pertanyaan untuk mengeksplorasi lima indikator keterampilan berpikir kritis 

menurut Facione, yaitu interpretasi, analisis, evaluasi, inferensi, dan penjelasan. 

Tujuan dari wawancara ini adalah untuk memahami bagaimana keterampilan-

keterampilan ini diajarkan, diterapkan, dan dievaluasi dalam konteks 

pembelajaran PAI. 

1. Interpretasi (Interpretation) 

Interpretation merupakan kemampuan untuk memahami segala bentuk 

data maupun informasi. Interpretasi merupakan suatu kemampuan memahami 

data, gambar, dan grafik yang tersaji atau berbagai peristiwa yang terjadi. 

Indikator ini memiliki tiga sub indikator, yaitu: 1) Kategorisasi, yaitu peserta 

didik dapat menjelaskan perbedaan antara objek kajian, membuaat kategorisasi, 

mendeskripsikan informasi sehingga memahami maknanya. 2) Signifikasi 

pengodean, yaitu peserta didik dapat mendeteksi dan menjelaskan suatu 

informasi yang disajikan menggunakan Bahasa, angka, perilaku sosial, grafik, 

gambar, atau simbol. 3) Mengklarifikasi makna, yaitu peserta didik dapat 

menjelaskan makna dari suatu informasi melalui deskriptif, penetapan, makna, 

kata, gambar, konsep, angka, simbil, grafik, atau peristiwa tertentu. 

Sebagaimana hasil wawancara dengan informan Ibu Nur Jannah : 

Dalam meningkatkan keterampilan berpikir kritis peserta didik. Saya selalu 
menghadirkan materi yang menantang dan memberikan kesempatan bagi 
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peserta didik untuk menginterpretasikan informasi yang diberikan. Sebagai 
contoh, dalam materi fiqih tentang puasa, saya memberikan berbagai hadis 
dan ayat Al-Quran terkait puasa, kemudian peserta didik diminta untuk 
mengelompokkan dan mengkategorisasikan materi tersebut sesuai dengan 
tema yang relevan.11 

Selain itu, peneliti menghadiri kelas PAI di mana topik yang dibahas 

adalah tentang hukum puasa dalam fiqih Islam. Guru PAI dengan antusias 

menyajikan berbagai sumber informasi, termasuk ayat Al-Quran, hadis Nabi, dan 

kutipan dari ulama terkemuka. Setelah menyajikan informasi tersebut, guru 

memberi tahu peserta didik bahwa mereka akan melakukan kegiatan kelompok 

untuk menginterpretasikan dan mengelompokkan materi yang telah disampaikan. 

Setiap kelompok peserta didik dengan semangat berdiskusi dan 

berkolaborasi untuk mengelompokkan berbagai kutipan yang relevan tentang 

pengertian puasa, rukun puasa, dan hal yang membatalkan puasa. Guru berjalan 

dari kelompok ke kelompok untuk memberikan bimbingan tambahan dan 

memberikan pujian atas kerja keras dan pemahaman mereka. 

Hasilnya, setiap kelompok berhasil mengelompokkan materi dengan tepat 

dan sesuai tema yang telah ditentukan. Peserta didik tampak bersemangat dan 

terlibat dalam proses ini, dan mereka secara aktif berbagi pemikiran dan argumen 

mereka dengan kelompok lain. 

Setelah kegiatan selesai, guru mengadakan sesi diskusi kelas untuk 

merangkum temuan dari setiap kelompok. Peserta didik dengan percaya diri 

berbagi pemahaman mereka tentang materi dan memberikan penjelasan yang 

jelas tentang kelompok-kelompok yang telah mereka buat. Guru memberikan 

umpan balik positif dan memberi pujian atas usaha keras peserta didik dalam 

menerapkan keterampilan berpikir kritis mereka. 

 

11Nur Jannah (35 tahun), Guru Pendidikan Agama Islam dana Budi Pekerti UPT SMAN 6 

Selayar, Selayar. Wawancara, 23 Mei 2023. 
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Dari observasi ini, terlihat bahwa kegiatan interpretasi dalam 

pembelajaran PAI berhasil memunculkan kemampuan peserta didik dalam 

mengelompokkan dan mengategorisasikan materi dengan baik. Hal ini 

menunjukkan bahwa pendekatan yang digunakan oleh guru PAI dalam 

mengembangkan keterampilan berpikir kritis melalui interpretasi telah berhasil 

dan memberikan dampak positif pada pemahaman peserta didik dalam mata 

pelajaran tersebut.  

Pada hasil observasi dan wawancara kepada narasumber dianalisis bahwa: 

kemampuan peserta didik dalam menginterpretasi dalam pembelajaran PAI 

dalam kategori kritis, yaitu dimana peserta didik tahu dan bisa mengelompokkan, 

mengategorisasikan materi yang yang diberikan oleh guru. Peserta didik bisa 

memahami dan mampu mengelompokkan materi dengan tepat, contohnya dalam 

mata pelajaran fiqih peserta didik dapat mengelompokkan dengan baik pada 

materi tentang pengertian puasa, rukun puasa dan hal yang membatalkan puasa 

dengan tepat.  

Maka dari itu peneliti mampu menganalisis data dari teori dan hasil 

observasi, wawancara bahwa keterampilan berpikir kritis peserta didik pada 

pembelajaran PAI dari persepsi guru pada indikator interpretation adalah kritis. 

2. Analisis (Analysis) 

Analisis merupakan kemampuan untuk menganalisis kejadian atau 

informasi yang didapatkan. Analisis juga merupakan suatu kemampuan untuk 

mengetahui maksud dan hubungan yang tepat dari suatu pernyataan. Indikator ini 

memiliki tiga sub indikator, yaitu: 1) Mengkaji gagasan, yaitu peserta didik 

dapat mendefinisikan masalah, mengidentifikasi masalah dan menentukan 

hubunganya, serta membandingkan konsep, permasalahan, atau ide dengaan yang 

lain. 2) Mengidentifikasi argumen, yaitu peserta didik dapat menentukan suatu 
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pendapat yang berbentuk deskripsi, grafik, pernyataan, pertanyaan apakah sudah 

terlihat sudut pandang atau penjelasan tertentu atau belum. 3) Menganalisis 

argumen, yaitu peserta didik dapat memberikan dasar gagasan atau alasan 

mengenaai tanggapan atau dukunganya terhadap sudut pandang tertentu, klaim, 

ataupun opini.  

Peneliti melakukan wawancara dengan beberapa peserta didik laki-laki 

dan perempuan mengenai pemahaman mereka terhadap materi-materi yang 

disampaikan oleh guru. Salah satu materi yang kami telaah adalah mengenai 

sejarah pertama kali Islam muncul di Indonesia (SKI) dan analisis sumber hukum 

Islam (fiqih). 

Wawancara dimulai dengan pertanyaan mengenai pemahaman peserta 

didik laki-laki dan perempuan terhadap pembelajaran PAI dengan materi SKI. 

Seorang peserta didik, bernama Miftah Farid, menyatakan,  

Saya cukup kritis dalam memahami materi SKI. Saya mencoba untuk 
mencari informasi tambahan dari buku-buku dan internet agar bisa lebih 
mendalam memahaminya.12 

Sedangkan seorang peserta didik, bernama Hurul Aini, menambahkan,  

Saya juga cukup kritis, tapi terkadang masih kesulitan dalam mengaitkan 
antara isi materi dengan kondisi sosial saat itu.13 

Namun, tidak semua peserta didik laki-laki dan perempuan memiliki 

pemahaman yang sama. Ada beberapa peserta didik yang mengakui kesulitan 

dalam menganalisis materi SKI tersebut. Misalnya, seorang peserta didik 

bernama Sitti Hafsah, mengatakan,  

Saya merasa agak kesulitan dengan materi SKI karena banyak nama-nama 
tokoh dan tempat yang harus dihafal, sehingga saya kurang bisa menggali 
analisis lebih mendalam.14 

 

12Miftah Farid (16 tahun), Peserta Didik UPT SMAN 6 Selayar, Selayar. Wawancara, 25  

Mei 2023. 

13Hurul Aini (16 tahun), Peserta Didik UPT SMAN 6 Selayar, Selayar. Wawancara, 25  

Mei 2023. 

14Sitti Hafsah (16 tahun), Peserta Didik UPT SMAN 6 Selayar, Selayar. Wawancara, 25  
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Kemudian, peneliti mengajukan pertanyaan tentang pemahaman peserta 

didik mengenai analisis sumber hukum Islam (fiqih). Seorang peserta didik, 

bernama Sumliati, menjawab,  

Materi fiqih memang menarik, dan saya senang menganalisis sumber-
sumber hukum yang digunakan dalam Islam. Saya mencoba 
membandingkan berbagai sumber untuk mendapatkan pemahaman yang 
lebih luas.15 

Namun, ada juga peserta didik lain yang mengakui kesulitan dalam 

menganalisis materi fiqih. Seorang peserta didik, bernama Yaman, 

mengungkapkan,  

Materi fiqih cukup kompleks, dan saya masih perlu lebih banyak waktu dan 
bimbingan untuk benar-benar memahaminya dengan baik.16 

Selain itu, selama proses observasi di kelas yang sama, kami melihat 

bahwa guru telah menyampaikan materi SKI dengan jelas dan menyediakan 

sumber informasi tambahan untuk peserta didik yang ingin mendalami topik 

tersebut. Beberapa peserta didik terlihat sangat antusias dan aktif dalam 

menganalisis informasi yang disampaikan, sementara beberapa peserta didik 

lainnya terlihat pasif dan kurang tertarik. 

Beberapa peserta didik yang mampu menganalisis materi SKI dengan baik 

terlihat aktif bertanya kepada guru dan saling berdiskusi dengan teman sekelas. 

Mereka juga terlihat menggunakan referensi tambahan seperti buku dan internet 

untuk mendapatkan informasi lebih lengkap tentang sejarah Islam di Indonesia. 

Namun, kami juga melihat ada beberapa peserta didik yang kesulitan 

dalam menganalisis materi tersebut. Mereka cenderung lebih banyak mencatat 

catatan dari papan tulis dan kurang berpartisipasi dalam diskusi kelas. Beberapa 

 
Mei 2023. 

15Sumliati (16 tahun), Peserta Didik UPT SMAN 6 Selayar, Selayar. Wawancara, 25 Mei 

2023. 

16Yaman (19 tahun), Peserta Didik UPT SMAN 6 Selayar, Selayat. Wawancara, 25 Mei 

2023. 
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dari mereka tampak tidak dapat mengaitkan isi materi dengan konteks sejarah 

atau kenyataan sosial pada saat itu. 

Pada saat guru menyampaikan materi analisis sumber hukum Islam 

(fiqih), reaksi peserta didik beragam. Beberapa peserta didik terlihat antusias dan 

aktif dalam mencatat poin-poin penting, sementara beberapa peserta didik 

lainnya terlihat agak bingung dan terkadang kehilangan fokus. Guru berusaha 

menjelaskan secara rinci dan memberikan contoh relevan, tetapi beberapa peserta 

didik tetap kesulitan dalam memahami dan menerapkan analisis sumber hukum 

Islam ini. 

Secara keseluruhan, hasil observasi dan wawancara menunjukkan bahwa 

sebagian besar peserta didik-siswi cukup kritis dalam memahami dan 

menganalisis materi yang disampaikan oleh guru. Namun, ada beberapa peserta 

didik yang masih kesulitan dalam menganalisis dengan baik dan memahami 

materi dengan mendalam. Hal ini menunjukkan pentingnya peran guru dan 

lingkungan belajar yang dapat memberikan bimbingan dan dukungan tambahan 

bagi peserta didik-siswi yang mengalami kesulitan dalam pemahaman materi 

tertentu. 

Maka dari itu peneliti mampu menganalisis data dari teori dan hasil 

observasi, wawancara bahwa keterampilan berpikir kritis peserta didik pada 

pembelajaran PAI dari persepsi guru pada indikator analysis adalah cukup kritis 

3. Evaluasi (Evaluation) 

Evaluation merupakan kemampuan untuk mengevaluasi suatu pendapat 

atau informasi yang didapatkan. Evaluasi merupakan pendapat seseorang 

mengenai suatu informasssi atau peristiwa. Indikator ini memiliki dua sub 

indikator, yaitu: 1) Menilai kredibilitas klaim, yaitu peserta didik dapat 

mengenali faktor yang relevsn dalam menilai kredibilitas sumber informasi atau 
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pendapat, dapat menilai relevansi kontekstual dari informasi, pendapat, aturan, 

prinsip, dan menilai kebenaran pendapat atau keyakinan. 2) Menilai kualitias 

argumen, yaitu peserta didik dapat menilai kebenaran argument, dasar dan bukti 

argumrn, mengetahui kekuatan argumen, kelogisan argumen, titik lemah 

argumen, serta asumsi untuk menerima argumen tersebut.  

Berkenaan dengan hal ini, peneliti menanyakan bagaiamana keterampilan 

berpikir kritis dari peserta didik ini, melalui dengan Ibu Nur Jannah: 

Menurut pengamatan saya, sebagian besar peserta didik di kelas mampu 
menyelesaikan tugas yang saya berikan dengan baik. Mereka bisa 
mengaplikasikan konsep-konsep agama yang diajarkan dalam memecahkan 
masalah dan tugas yang saya berikan.17 

Selanjutnya, lebih dalam lagi peneliti menanyakan keterampilan peserta 

didik dalam mengevaluasi persoalan, menurut Ibu Nur Jannah: 

Saya melihat bahwa masih ada beberapa peserta didik yang belum 
sepenuhnya mampu mengevaluasi persoalan dengan baik. Mereka kadang-
kadang kurang mendalam dalam menganalisis suatu masalah dan cenderung 
memberikan jawaban yang lebih bersifat umum tanpa memberikan 
argumen yang kuat. 

Lebih lanjut peneliti juga mempertanyakan, pendapat Ibu Nur Jannah 

mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi keterampilan berpikir kritis peserta 

didik, menurutnya: 

Saya berpikir ada beberapa faktor yang berperan di sini. Pertama, tingkat 
pemahaman peserta didik terhadap materi PAI tentu mempengaruhi 
kemampuan mereka dalam berpikir kritis. Jika pemahaman mereka belum 
mendalam, mereka mungkin akan kesulitan dalam mengevaluasi suatu 
permasalahan dengan baik. Selain itu, gaya belajar peserta didik juga 
berperan. Peserta didik yang aktif dalam mengajukan pertanyaan dan 
berdiskusi cenderung memiliki keterampilan berpikir kritis yang lebih baik 
dibandingkan dengan peserta didik yang pasif.18 

 

17Nur Jannah (35 tahun), Guru Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti UPT SMAN 6 

Selayar, Selayar. Wawancara, 23 Mei 2023. 

18Nur Jannah (35 tahun), Guru Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti UPT SMAN 6 

Selayar, Selayar. Wawancara, 23 Mei 2023. 
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Selain itu, selama observasi di kelas, peneliti menyaksikan bagaimana 

peserta didik menyelesaikan tugas yang diberikan oleh guru dan berinteraksi 

dalam pembelajaran PAI. 

Peneliti melihat bahwa sebagian besar peserta didik menunjukkan tingkat 

keterampilan berpikir kritis yang cukup baik ketika mereka diberikan tugas untuk 

memecahkan masalah. Mereka tampak aktif dan antusias dalam mencari solusi 

serta mampu memberikan argumen yang mendukung jawaban mereka. 

Namun, ada beberapa peserta didik yang tampak ragu-ragu dalam 

menyelesaikan tugas. Mereka terlihat kesulitan dalam memberikan jawaban yang 

mendalam dan terkadang kurang menggunakan pemikiran kritis untuk 

mengevaluasi solusi yang mereka berikan. 

Pada saat diskusi kelompok, beberapa peserta didik terlihat aktif 

berpartisipasi dan mengajukan pertanyaan yang menunjukkan bahwa mereka 

memiliki kemampuan untuk berpikir kritis. Namun, ada juga beberapa peserta 

didik yang cenderung pasif dan hanya mendengarkan tanpa memberikan 

kontribusi yang berarti dalam proses berpikir kritis. 

Secara keseluruhan, observasi ini mengungkapkan bahwa sebagian besar 

peserta didik mampu menyelesaikan tugas dengan baik, tetapi ada beberapa 

peserta didik yang masih perlu didorong untuk mengembangkan keterampilan 

berpikir kritis mereka, terutama dalam hal mengevaluasi persoalan dengan lebih 

mendalam dan argumentatif. 

Maka dari itu peneliti mampu menganalisis data dari teori dan hasil 

observasi, wawancara bahwa keterampilan berpikir kritis peserta didik pada 

pembelajaran PAI dari persepsi guru pada indikator evaluation adalah kritis. 

 

4. Inferensi/menyimpulkan (Inference) 
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Inference merupakan kemampuan untuk menyimpulkan suatu data 

ataupun informasi yang didapatkan. Inferensi atau kesimpulan merupakan suatu 

kemampuan untuk memilih unsur atau hal-hal yang penting dan diperlukan untuk 

membuat suatu kesimpulan melalui pengamatan dan informasi yang lainya. 

Indikator ini memiliki tiga sub indikator, yaitu: 1) Menanyakaan bukti, yaitu 

peserta didik dapat menentukan strategi untuk menginvestigasi informasi yang 

relevan supaya dapat didapatkan kesimpulan yang masuk akal dan logis. 2) 

Menduga alternatif, yaitu peserta didik dapat mengetahui hipotesis atau dugaan 

sementara dari suatu permasalahan dan dapat memprediksi berbagai kesekuensi 

dari keputusan kebijakan, posisi, keyakinan, atau teori. 3) menarik kesimpulan 

yang logis/benar, yaitu peserta didik dapat menentukan. kesimpulan dari suatu 

informasi atau permasalahan dengan mempertimbangkan kelogisan dan bukti-

bukti yang mendukung kesimpulan tersebut. 

Wawancara dan observasi dilakukan untuk memahami proses evaluasi 

yang dilakukan oleh seorang guru terhadap peserta didiknya setelah 

menyelesaikan setiap bab dalam pembelajaran.  

Dalam wawancara tersebut, peneliti berbicara narasumber utama, yaitu 

Ibu Nur Jannah beberapa peserta didik yang menjadi bagian dari kelas tersebut. 

Observasi juga dilakukan di dalam kelas selama sesi pembelajaran berlangsung. 

Dari hasil wawancara dengan Ibu Nur Jannah: 

Jadi, setelah setiap bab selesai, saya memberikan pertanyaan lisan kepada 
para peserta didik untuk menilai pemahaman mereka. Saya ingin 
memastikan bahwa mereka benar-benar memahami materi sebelum 
melanjutkan ke topik berikutnya. Pertanyaan-pertanyaan ini akan menilai 
pemahaman peserta didik tentang konsep-konsep kunci dan kemampuan 
mereka dalam menerapkan pengetahuan tersebut. Setelah peserta didik 
menjawab pertanyaan, saya menilai respons mereka dengan cermat. Jika 
ada peserta didik yang tidak bisa menjawab pertanyaan dengan benar, saya 
akan memberikan bantuan tambahan.19 

 

19Nur Jannah (35 tahun), Guru Pendidikan Agama Islam dana Budi Pekerti UPT SMAN 6 

Selayar, Selayar. Wawancara, 23 Mei 2023. 
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Lebih lanjut, hasil wawancara dari siswi Sitti Hafsah: 

Saya merasa metode evaluasinya cukup kritis, karena kami harus benar-
benar memahami materi. Tapi saya juga merasa tertantang untuk selalu 
siap ketika pertanyaan diajukan. Kadang-kadang saya merasa grogi ketika 
guru meminta saya untuk menjawab. Tapi saya merasa itu membantu untuk 
terpacu untuk memperhatikan dengan lebih baik selama pelajaran.20 

Selain itu, selama observasi, kami melihat bahwa suasana kelas cukup 

aktif dan peserta didik-peserta didik terlihat berusaha untuk memahami materi. 

Ketika guru memberikan pertanyaan, beberapa peserta didik tampak antusias 

untuk menjawab, sementara yang lain terlihat sedikit ragu atau tidak yakin. 

Peneliti juga melihat bahwa ketika ada peserta didik yang tidak bisa 

menjawab dengan benar, guru dengan sabar memberikan bantuan tambahan 

untuk membantu mereka memahami dengan lebih baik. Hal ini mencerminkan 

adanya dukungan yang diberikan kepada peserta didik untuk mengatasi kesulitan 

mereka dalam memahami materi. 

Berdasarkan wawancara dan observasi, metode evaluasi guru setelah 

menyelesaikan setiap bab dikatakan cukup kritis dan membantu meningkatkan 

pemahaman peserta didik. Peserta didik merasa terpacu untuk selalu siap dan 

lebih fokus dalam belajar, meskipun terkadang merasa kesulitan. Selain itu, 

adanya dukungan dari guru untuk membantu peserta didik yang kesulitan dalam 

menjawab pertanyaan memperlihatkan pendekatan yang peduli terhadap 

perkembangan akademik peserta didik. 

Maka dari itu peneliti mampu menganalisis data dari teori dan hasil 

observasi, wawancara bahwa keterampilan berpikir kritis peserta didik pada 

pembelajaran PAI dari persepsi guru pada indikator inference/menyimpulkan 

adalah cukup kritis. 

5. Penjelasan (Explanation) 

 

20Sitti Hafsah (16 tahun), Peserta Didik UPT SMAN 6 Selayar, Selayar. Wawancara, 25 

Mei 2023. 
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Explanation merupakan kemampuan untuk menjelaskan suatu data, 

pendapat ataupun peristiwa berdasarkan bukti-bukti yang relevan. Penjelasan 

merupakan suatu kemamapuaan untuk menjelaskan suatu teori atau alasan 

seseorang yang meyakinkan berdasarkan fakta dan bukti yang masuk akal. 

Indiktor ini memiliki tiga sub indikator, yaitu: 1) Menyatakan hasil, yaitu peserta 

didik dapat menjelaskan hasil kegiatan penalaran yang dapat berupa deskripsi 

yang akurat sehingga dapat dianalisis, dievaluasi, disimpulkan, dan dapat 

dipantau hasil kegiataanya. 2) Membenaarkan prosedur, yaitu peserta didik dapat 

menyajikaan bukti, metodologi, dan pertimbangan yang konseptual dan 

kontekstual untuk dapat mengint erpretasi, menganalisis, mengevaluasi dan 

menyimpulkan sesuatu sehingga informasi menjadi akurat dan dapat 

membenarkan prosedur seseoraang. 3) Menyajikan argument, yaitu peserta didik 

dapat memberikan alasan penerimaan suatu pendapat dan dapat memberikan 

bukti metode, penilaian evaluative dan analitik, kesesuaian kontekstual Ketika 

menolak suatu pendapat.  

Sebagaimana wawancara dan observasi di lapangan dimana dilakukan 

untuk memahami kesulitan peserta didik dalam menjelaskan materi yang telah 

dipelajari. Dalam wawancara tersebut, kami berbicara dengan narasumber utama, 

yaitu seorang guru dan beberapa peserta didik yang menjadi bagian dari kelas 

tersebut. Observasi juga dilakukan di dalam kelas selama sesi pembelajaran 

berlangsung. 

Menurut Ibu Nur Jannah: 

Saya melihat bahwa peserta didik-peserta didik dalam kelas ini memiliki 
kemampuan yang berbeda dalam menjelaskan materi. Beberapa peserta 
didik bisa dengan mudah menjelaskan materi, entah itu dari hafalan atau 
memahami konsep secara mendalam. Namun, saya juga melihat bahwa ada 
peserta didik yang mengalami kesulitan dalam hal ini. Mereka mungkin 
memahami materi, tetapi mengalami kesulitan untuk mengungkapkannya 
dengan jelas dan terstruktur. Ini bisa menjadi masalah komunikasi yang 
perlu kita bantu untuk diperbaiki.Yah tentunya dalam kendala tersebut 
saya menyediakan waktu tambahan untuk berdiskusi, memberikan contoh-
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contoh, dan memberikan umpan balik yang konstruktif. Selain itu, saya 
juga mendorong peserta didik untuk lebih banyak berlatih dalam berbicara 
dan menjelaskan materi agar mereka semakin terampil dalam 
berkomunikasi.21 

Demikian, peneliti juga mewawancarai siswi Hurul Aini, menurutnya: 

Ya, terkadang saya merasa kesulitan. Saya bisa menghafal materi dengan 
mudah, tapi ketika harus menjelaskan dengan kata-kata saya jadi ragu dan 
kurang lancar. Terkadang saya takut membuat kesalahan atau salah dalam 
menjelaskan, jadi saya lebih memilih untuk diam.22 

Peserta didik lain, Miftah Farid. menegaskan: 

Saya merasa tidak yakin apakah apa yang saya jelaskan sudah benar dan 
komprehensif. Saya khawatir guru atau teman-teman saya tidak mengerti 
apa yang saya sampaikan.23 

Selama observasi, kami melihat bahwa ketika guru memberikan 

kesempatan kepada peserta didik untuk menjelaskan materi, beberapa peserta 

didik tampak antusias dan lancar dalam berbicara. Namun, ada beberapa peserta 

didik yang tampak ragu dan cenderung enggan untuk menjelaskan dengan 

panjang lebar. 

Peneliti juga mengamati bahwa peserta didik yang kesulitan dalam 

menjelaskan materi cenderung memilih untuk memberikan jawaban pendek dan 

singkat. Mereka tampak cemas atau kritis terhadap jawaban yang mereka 

berikan. 

Berdasarkan wawancara dan observasi, ditemukan bahwa ada kesulitan 

peserta didik dalam menjelaskan materi dengan panjang lebar. Beberapa peserta 

didik tampak enggan dan kurang percaya diri dalam berbicara dengan jelas dan 

terstruktur. Mereka mungkin mengalami masalah dalam menyusun kata-kata 

dengan baik dan memerlukan dukungan lebih dalam hal berkomunikasi. Guru 

 

21Nur Jannah (35 tahun), Guru Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti UPT SMAN 6 

Selayar, Selayar. Wawancara, 23 Mei 2023. 

22Hurul Aini (16 tahun), Peserta Didik UPT SMAN 6 Selayar, Selayar. Wawancara, 25 

Mei 2023. 

23Miftah Farid (16 tahun), Peserta Didik UPT SMAN 6 Selayar, Selayar. Wawancara, 25 

Mei 2023. 
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berusaha memberikan bantuan tambahan untuk membantu peserta didik 

mengatasi kesulitan tersebut dengan memberikan waktu tambahan untuk 

berdiskusi, memberikan contoh-contoh, dan umpan balik yang konstruktif. Hal 

ini diharapkan dapat membantu peserta didik mengembangkan keterampilan 

komunikasi mereka sehingga dapat lebih lancar dan percaya diri dalam 

menjelaskan materi. 

Maka dari itu peneliti mampu menganalisis data dari teori dan hasil 

observasi, wawancara bahwa keterampilan berpikir kritis peserta didik pada 

pembelajaran PAI dari persepsi guru pada indikator explanation adalah kritis. 

C. Hambatan Pelaksanaan Model Pembelajaran Kooperatif Tipe Giving Question 

and Getting Answer (GQGA) dalam peningkatan Critical Thinking pada 

Pembelajaran PAI Peserta Didik di UPT SMAN 6 Selayar 

Dalam hal ini hambatan yang akan dikaji adalah hambatan yang terjadi 

dalam pembelajaran. Hambatan dalam pembelajaran adalah beberapa hambatan 

yang menghambat jalannya pembelajaran yang dilihat dari faktor manusiawi 

(guru dan peserta didik), faktor intitusional (ruang kelas), dan intruksional 

(kurangnya alat peraga).  

Dari hasil wawancara kepada narasumber ada beberapa hambatan 

pelaksanaan guru saat melakukan kegiatan belajar mengajar dengan model 

GQGA  yang dapat mempengaruhi peserta didik dalam meningkatkan berpikir 

kritis yaitu, sebagai berikut;  

 

1. Diversitas Karakter Peserta didik  

Setiap peserta didik memiliki karakteristik dan kebutuhan belajar yang 

berbeda. Guru harus berusaha menyesuaikan pendekatan dan strategi 
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pembelajaran untuk mendorong berpikir kritis pada setiap peserta didik secara 

efektif. 

Ibu Nur Jannah menuturkan, bahwa: 

Ada beberapa hambatan yang saya hadapi. Salah satu hambatan utama 
adalah diversitas karakter peserta didik. Setiap peserta didik memiliki cara 
belajar yang berbeda, jadi saya harus berusaha untuk menyediakan 
pendekatan yang beragam agar bisa menjangkau semua peserta didik 
dengan baik. Ini memerlukan keterampilan adaptasi yang kuat dari seorang 
guru.24 

Diversitas karakter peserta didik mengacu pada perbedaan unik dalam 

kepribadian, minat, kemampuan, dan gaya belajar setiap peserta didik di kelas. 

Setiap individu memiliki cara belajar yang berbeda-beda, dan sebagai seorang 

guru, penting bagi Bapak Iwan untuk mengenali dan memahami keberagaman 

ini. 

Ketika menggunakan model GQGA dalam kegiatan belajar mengajar, Ibu 

Nur Jannah berfokus pada mendorong berpikir kritis peserta didik. Namun, untuk 

mencapai tujuan tersebut, perlu menghadapi tantangan dalam mengatasi 

diversitas karakter peserta didik. Demikian hal tersebut dapat dijelaskan di 

antaranya; Perbedaan gaya belajar di mana, beberapa peserta didik mungkin lebih 

efektif belajar melalui metode visual, seperti gambar atau diagram, sementara 

yang lain lebih suka belajar dengan cara mendengarkan atau mengalami 

langsung.  

Selain itu, peserta didik Miftah Farid, menuturkan: 

Jadi ada beberapa peserta didik yang merasa kesulitan dengan model ini. 
Beberapa dari teman-teman saya lebih suka diajari dengan cara langsung 
dan langsung diberikan jawaban, jadi mereka terkadang agak kesulitan 
dengan pendekatan GQGA ini.25 

 

24Nur Jannah (35 tahun), Guru Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti UPT SMAN 6 

Selayar, Selayar. Wawancara, 23 Mei 2023. 

25Miftah Farid (16 tahun), Peserta Didik UPT SMAN 6 Selayar, Selayar. Wawancara, 25 

Mei 2023. 
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Wawancara di atas, menegaskan bawah tingkat pemahaman dan 

kemampuan peserta didik memiliki tingkat pemahaman dan kemampuan yang 

berbeda-beda dalam memahami konsep-konsep pelajaran. Beberapa peserta didik 

mungkin memerlukan penjelasan lebih rinci dan berulang, sementara yang lain 

bisa memahami dengan cepat.  

Minat dan motivasi, Minat dan motivasi peserta didik juga mempengaruhi 

keterlibatan mereka dalam proses pembelajaran. Peserta didik yang tidak tertarik 

dengan topik tertentu mungkin cenderung kurang berpartisipasi dalam 

pembelajaran.  

2. Kendala Fisik dan Psikologis Peserta didik 

Hambatan kedua adalah Kendala Fisik dan Psikologis peserta didik. 

Hambatan ini mengacu pada masalah-masalah yang timbul dari kondisi fisik dan 

psikologis peserta didik yang dapat mempengaruhi kualitas dan efektivitas 

pembelajaran. Demikian Ibu Nur Jannah, berkomentar: 

Ya, ada beberapa hambatan fisik dan psikologis yang mempengaruhi 
peserta didik. Beberapa peserta didik sering merasa mengantuk atau kurang 
antusias saat belajar, yang dapat mengurangi konsentrasi mereka. Untuk 
mengatasi hal ini, saya mencoba membuat lingkungan belajar yang menarik 
dan memberikan tantangan yang sesuai agar peserta didik lebih 
termotivasi.26 

Dari hasil wawancara tersebut, hambatan lain dari pelaksanaan medel 

GQGA, beberapa peserta didik mungkin mengalami kelelahan atau mengantuk 

selama proses belajar mengajar. Hal ini bisa disebabkan oleh berbagai faktor 

seperti kurangnya waktu tidur yang cukup, pola makan yang tidak sehat, atau 

aktivitas fisik yang berat sebelumnya. Kondisi fisik yang kurang optimal dapat 

menyebabkan peserta didik sulit berkonsentrasi dan memahami materi yang 

diajarkan. 

 

26Nur Jannah (35 tahun), Guru Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti UPT SMAN 6 

Selayar, Selayar. Wawancara, 23 Mei 2023. 



90  

 

 

Selain itu, aspek psikologis peserta didik juga dapat mempengaruhi 

pembelajaran. Beberapa peserta didik mungkin mengalami stres, kecemasan, atau 

masalah emosional yang dapat mengganggu proses belajar mereka. Rasa cemas 

terhadap tugas atau ujian, konflik dengan teman sekelas, atau masalah pribadi 

lainnya dapat membuat peserta didik sulit fokus dan merespon pembelajaran 

dengan baik. 

Termasuk juga, kurangnya antusiasm, beberapa peserta didik mungkin 

kehilangan minat atau antusiasme terhadap materi yang diajarkan, terutama jika 

mereka menganggapnya tidak relevan dengan kehidupan mereka atau dianggap 

membosankan. Kurangnya antusiasme ini dapat menyebabkan peserta didik 

merasa enggan berpartisipasi aktif dalam pembelajaran dan berpengaruh negatif 

pada tingkat pemahaman mereka. 

Demikian peserta didik, Hurul Aini, mengemukakan: 

Biasa ada juga teman saya sering merasa mengantuk atau kurang antusias 
dalam kelas, terutama ketika materi yang diajarkan dianggap sulit atau 
tidak menarik untuknya, meraka terkadang jujur soal ini ke saya.27 

Hasil wawancara dengan peserta didik tersebut, memberikan ganbaran 

bahwa, kesulitan dalam memahami materi atau bahkan tidak tertarik, akan 

membeutnya merasa kurang antusias dalam pembelajaran.  

Namun perlu diketahui juga tidak luput dengan masalah kesehatan, 

peserta didik yang sedang menghadapi masalah kesehatan fisik atau mental, 

seperti sakit atau depresi, dapat mengalami kesulitan dalam belajar dan berpikir 

kritis. Kesehatan yang buruk dapat menghambat daya kognitif peserta didik dan 

mengganggu proses pengolahan informasi. 

Maka dari itu, rasa mengantuk atau kurang antusias dapat menghambat 

konsentrasi peserta didik dalam belajar. Guru perlu mencari cara untuk 

 

27Hurul Aini (16 tahun), Peserta Didik UPT SMAN 6 Selayar, Selayar. Wawancara, 25 

Mei 2023. 
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meningkatkan motivasi peserta didik dan menciptakan lingkungan pembelajaran 

yang menarik. 

3. Persiapan Guru 

Hambatan ketiga adalah "Persiapan Guru." Hambatan ini merujuk pada 

masalah-masalah yang muncul ketika seorang guru kurang memiliki persiapan 

atau tidak memiliki materi pembelajaran yang cukup baik sebelum mengajar. 

Ibu Nur Jannah meljutkan penjelsannya: 

Persiapan menjadi hal penting dalam penerapan model GQGA. Saya 
berusaha untuk memahami sepenuhnya materi yang akan diajarkan dan 
merancang pertanyaan yang dapat menggali pemikiran kritis peserta didik. 
Saat saya tidak memiliki materi yang cukup atau kurang persiapan, saya 
menyadari bahwa hal itu dapat mempengaruhi pemahaman peserta didik 
terhadap pelajaran. Oleh karena itu, saya berusaha untuk selalu 
mempersiapkan materi dengan baik sebelum mengajar.28 

Dari hasil wawancara ini, ada beberapa poin yang dapat di pahami di 

antaranya: 

a. Ketidakpahaman Materi Pelajaran: 

Ketika seorang guru tidak memiliki pemahaman yang mendalam tentang 

materi pelajaran yang akan diajarkan, maka dia akan kesulitan menyampaikan 

informasi dengan jelas dan tepat kepada peserta didik. Akibatnya, peserta didik 

juga mungkin merasa bingung atau kurang memahami materi tersebut. 

b. Kurangnya Rencana Pembelajaran: 

Persiapan yang tidak memadai dapat menyebabkan guru tidak memiliki 

rencana pembelajaran yang jelas dan terstruktur. Rencana pembelajaran yang 

baik sangat penting untuk mengatur alur pembelajaran, menyusun pertanyaan 

yang relevan, dan menentukan kegiatan yang mendorong berpikir kritis peserta 

didik. 

c. Tidak Memiliki Materi Pembelajaran yang Menarik: 

 

28Nur Jannah (35 tahun), Guru Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti UPT SMAN 6 

Selayar, Selayar. Wawancara, 23 Mei 2023. 
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Materi pembelajaran yang monoton atau tidak menarik dapat 

menyebabkan peserta didik kehilangan minat dalam belajar. Guru perlu memiliki 

kreativitas dalam menyajikan materi agar peserta didik tetap tertarik dan 

berpartisipasi aktif dalam proses pembelajaran. 

d. Kurangnya Kesiapan dalam Menghadapi Tantangan Peserta didik: 

Setiap kelas memiliki peserta didik dengan kemampuan dan tingkat 

pemahaman yang berbeda. Seorang guru yang tidak mempersiapkan diri untuk 

menghadapi berbagai tantangan yang mungkin muncul dari peserta didik dengan 

tingkat pemahaman yang beragam akan kesulitan mengelola kelas dan 

memfasilitasi pembelajaran yang efektif. 

e. Tidak Mampu Menjawab Pertanyaan Peserta didik Secara Memadai 

Peserta didik sering kali memiliki pertanyaan atau keraguan terhadap 

materi yang diajarkan. Seorang guru yang kurang siap dalam memberikan 

jawaban yang memadai dapat menghambat proses pembelajaran dan membuat 

peserta didik kecewa atau frustrasi. Ketika seorang guru kurang persiapan atau 

tidak memiliki materi yang baik, hal ini dapat menghambat proses pembelajaran 

dan mempengaruhi pemahaman peserta didik terhadap materi pelajaran. 

Maka dari itu dapat dipahami bahwa, ketika seorang guru kurang 

persiapan atau tidak memiliki materi yang baik, hal ini dapat menghambat proses 

pembelajaran dan mempengaruhi pemahaman peserta didik terhadap materi 

pelajaran. 

4. Keterbatasan Media Pembelajaran 

Hambatan keempat adalah Keterbatasan Media Pembelajaran. Hambatan 

ini berkaitan dengan masalah-masalah yang timbul akibat kurangnya akses atau 

kualitas media pembelajaran yang digunakan dalam proses belajar mengajar. 

Sebagaimana Ibu Nur Jannah menuturkan: 
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Media pembelajaran saya kira juga termasuk hambatan di sin, jika media 
pembelajaran yang tersedia terbatas, saya mencoba untuk mencari 
alternatif lain, seperti menggunakan multimedia yang sederhana atau bahan 
ajar yang mudah diakses oleh peserta didik. Selain itu, saya berusaha untuk 
tetap kreatif dalam penyampaian materi agar peserta didik tetap tertarik 
dan terlibat.29 

Hasil wawancara di atas, memberikan pemahaman bahwa, keterbatasan 

akses teknologi menjadi penting dalam pembelajaran. Namun, tidak semua 

sekolah atau wilayah memiliki akses yang memadai terhadap teknologi, seperti 

internet atau perangkat komputer. Kurangnya bahan ajar yang memadai dalam 

hal ini perlunya bahan ajar yang memadai dan mutakhir. Buku teks yang usang 

atau kurangnya sumber daya untuk mencetak atau menyediakan materi 

pembelajaran dapat mempengaruhi kemampuan guru untuk menyajikan informasi 

yang relevan dan akurat. 

Selain itu, keterbatasan media visual atau audio, yang merupakan alat 

bantu yang penting dalam pembelajaran untuk menyampaikan informasi dengan 

lebih jelas dan menarik. Namun, terkadang guru menghadapi keterbatasan dalam 

menggunakan media ini karena alat-alat atau perangkat yang tidak mencukupi, 

seperti proyektor, layar, atau perangkat pemutar audio. 

Hal demikian juga di kemukakan oleh peserta didik Yaman: 

Guru kami sudah cukup baik dalam persiapan dan penggunaan media 
pembelajaran. Namun, ada beberapa kali ketika guru tidak memiliki materi 
yang cukup atau terkadang menghadapi kendala dengan teknologi di kelas, 
sehingga itu mempengaruhi pembelajaran.30 

Maka dari itu, dapat dipahami bahwa media pembelajaran yang kurang 

memadai, seperti buku teks atau kurangnya akses ke teknologi modern, dapat 

mengurangi efektivitas proses belajar mengajar. 

 

 

29Nur Jannah (35 tahun), Guru Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti UPT SMAN 6 

Selayar, Selayar. Wawancara, 23 Mei 2023. 

30Yaman (19 tahun), Peserta Didik UPT SMAN 6 Selayar, Selayat. Wawancara, 25 Mei 

2023. 
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5. Kehadiran Peserta didik 

Kehadiran peserta didik adalah faktor penting dalam proses pembelajaran. 

Ketidakhadiran peserta didik dapat mempengaruhi berbagai aspek pembelajaran, 

baik dari segi pemahaman materi maupun partisipasi aktif dalam interaksi kelas.  

Berkenaan dengan hambatan ini, sebagaimana Ibu Nur Jannah 

menuturkan: 

Tidak dapat dipungkiri ketidakhadiran peserta didik ini sangat 
mempengaruhi, nah salah satunya termasuk izin ke kamar mandi yang 
sering, dapat menyebabkan ketinggalan materi dan mempengaruhi 
partisipasi peserta didik dalam interaksi kelas.31 

Terkait dengan ketinggalan materi yang dikemukakan oleh Ibu Nur 

Jannah mempunyai dampak pada pembelajaran, sebagaimana dipahami setiap 

sesi pembelajaran dapat mencakup penjelasan materi, diskusi, dan aktivitas yang 

relevan dengan topik pelajaran. Ketidakhadiran menyebabkan peserta didik 

melewatkan informasi penting yang mungkin sulit dijelaskan atau ditangkap 

kembali di luar lingkungan kelas. Kondisi ini dapat menyulitkan peserta didik 

dalam memahami topik secara menyeluruh dan menyebabkan kesulitan dalam 

mengikuti perkembangan pembelajaran. Selain itu, lebih dalam dijelaskan bahwa 

rendahnya partisipasi peserta didik menjadi dampak dari kehadiran peserta didik 

untuk berpartisipasi aktif dalam pembelajaran di kelas.  

Berkenaan dengan hambatan-hambatan yang dihadapi dalam model 

pembelajaran ini, seseorang peserta didik memberi pendapatnya : 

Saya pikir model GQGA ini bagus, tapi mungkin guru bisa lebih 
memahami gaya belajar masing-masing peserta didik dan memberikan 
variasi pendekatan pembelajaran. Selain itu, lebih banyak 
mengintegrasikan teknologi dalam pembelajaran juga bisa membantu untuk 
lebih menarik minat kami dalam proses belajar mengajar. 

Dengan demikian, dapat dipahami bahwa dalam, menghadapi hambatan-

hambatan ini, seorang guru perlu berupaya secara kreatif dan fleksibel dalam 

 

31Nur Jannah (35 tahun), Guru Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti UPT SMAN 6 

Selayar, Selayar. Wawancara, 23 Mei 2023. 
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mengimplementasikan model GQGA agar lebih sesuai dengan kebutuhan dan 

karakteristik peserta didik, serta mengatasi kendala fisik dan psikologis yang 

mungkin muncul. Selain itu, dukungan dan kerjasama dari pihak sekolah, orang 

tua, dan masyarakat juga dapat membantu mengatasi hambatan-hambatan 

tersebut untuk menciptakan lingkungan pembelajaran yang lebih baik dan 

mendorong perkembangan berpikir kritis peserta didik. 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

1. Implementasi Model Pembelajaran Giving Question and Getting 

Answer (GQGA) pada Pembelajaran Pendidikan Agama Islam (PAI) 

di UPT SMAN 6 Selayar telah berjalan dengan baik dalam proses 

belajar-mengajar. Dalam tahap kegiatan pendahuluan, guru 

memberikan stimulus dan motivasi dengan memberikan pertanyaan 

tentang materi sebelumnya dan menanyakan kabar peserta didik. Pada 

tahap kegiatan inti, peserta didik diberi tugas persiapan yang akan 

dibahas dalam sesi diskusi kelompok. Pada tahap kegiatan penutup, 

guru menyimpulkan pembelajaran, memberikan klarifikasi atas 

jawaban peserta didik, dan mengajak peserta didik untuk 

merefleksikan pembelajaran tersebut. Model GQGA membantu 

meningkatkan pemahaman peserta didik terhadap materi dan 

memberikan kesempatan bagi guru untuk memahami gaya belajar 

masing-masing peserta didik. Secara keseluruhan, model pembelajaran 

GQGA telah membawa perubahan positif dalam pengalaman belajar 

peserta didik dan meningkatkan kualitas pembelajaran di sekolah. 

2. Realitas critical thingking peserta didik pada pembelajaran PAI di 

UPT SMAN 6 Selayar dapat dikategorikan sebagai kritis dalam arti 

lebih banyak melakukan aktivitas berpikir kritis. Hal ini dilihat dari 

lima indikator keterampilan critical thingking, meliputi; a) 

interpretasi, peserta didik mampu mengelompokkan dan 

mengategorisasikan materi dengan baik, menunjukkan kemampuan 

berpikir kritis yang cukup kritis dalam memahami informasi yang 
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diberikan oleh guru, b) analisis, sebagian besar peserta didik mampu 

menganalisis materi dengan baik, c) evaluasi, sebagian besar peserta 

didik menunjukkan tingkat keterampilan berpikir kritis yang cukup 

baik ketika mereka diberikan tugas untuk memecahkan masalah, d) 

inferensi/menyimpulkan, sebagian besar peserta didik mampu 

menyimpulkan suatu data atau informasi dengan baik, e) penjelasan, 

sebagian besar peserta didik mampu menjelaskan materi dengan baik, 

e) keseluruhan, keterampilan berpikir kritis peserta didik pada 

pembelajaran PAI di UPT SMAN 6 Selayar tergolong cukup kritis.  

3. Dalam penelitian mengenai penerapan model pembelajaran kooperatif 

tipe Giving Question and Getting Answer (GQGA) dalam 

peningkatan kemampuan berpikir kritis pada mata pelajaran 

Pendidikan Agama Islam (PAI) di UPT SMAN 6 Selayar, ditemukan 

beberapa hambatan yang mempengaruhi efektivitas pembelajaran, 

meliputi; a) diversitas karakter peserta didik, setiap peserta didik 

memiliki cara belajar yang berbeda. sehingga guru harus berusaha 

menyesuaikan pendekatan dan strategi pembelajaran untuk 

mendorong berpikir kritis pada setiap peserta didik secara efektif, b) 

kendala fisik dan psikologis peserta didik, kondisi seperti peserta 

didik yang sering mengantuk atau kurang antusias, masalah kesehatan 

fisik atau mental, dan rendahnya motivasi dapat mengganggu 

konsentrasi dan pemahaman peserta didik terhadap materi, c) 

persiapan guru juga menjadi hambatan penting dalam penerapan 

model GQGA, d) keterbatasan media pembelajaran seperti akses 

teknologi yang terbatas atau kurangnya bahan ajar yang memadai juga 

dapat mengurangi efektivitas pembelajaran, e) kehadiran peserta didik 



98  

 

 

yang tidak konsisten juga menjadi faktor yang mempengaruhi 

pembelajaran, karena ketidakhadiran dapat menyebabkan peserta 

didik melewatkan informasi penting dan mengurangi partisipasi aktif 

dalam interaksi kelas. 

B. Implikasi 

1.  Penelitian mengenai implementasi Model Pembelajaran Giving 

Question and Getting Answer (GQGA) pada pembelajaran Pendidikan 

Agama Islam (PAI) di UPT SMAN 6 Selayar memberikan implikasi 

yang positif dalam meningkatkan kualitas pembelajaran, partisipasi 

peserta didik, kemampuan berkomunikasi, dan efektivitas 

pembelajaran secara keseluruhan. Dengan menggalakkan interaksi 

aktif antara guru dan peserta didik, serta melibatkan peserta didik 

dalam diskusi kelompok, model ini telah membuktikan bahwa 

pembelajaran menjadi lebih menarik, efektif, dan sesuai dengan gaya 

belajar masing-masing peserta didik.  

2. Perlunya pengembangan model pembelajaran Giving Question and 

Getting Answer (GQGA) untuk meningkatkan keterampilan berpikir 

kritis peserta didik dalam pembelajaran PAI di UPT SMAN 6 Selayar, 

serta pentingnya pelatihan dan dukungan bagi guru dalam 

mengimplementasikan strategi tersebut.PAI 

3. Pentingnya pengembangan pendekatan dan strategi pembelajaran 

yang adaptif untuk mengatasi keberagaman peserta didik, 

meningkatkan persiapan guru dalam menyusun rencana pembelajaran 

yang baik, meningkatkan kualitas dan ketersediaan media 

pembelajaran, serta mengedepankan peran guru sebagai fasilitator dan 

peserta didik sebagai aktor utama dalam pembelajaran. Dalam konteks 
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pendidikan, penelitian ini juga menggarisbawahi pentingnya peran 

aktif peserta didik dan partisipasi orang tua dalam mendukung proses 

pembelajaran. Dengan memperhatikan implikasi ini, diharapkan 

model GQGA dapat lebih efektif diterapkan untuk meningkatkan 

kualitas pembelajaran dan keterampilan berpikir kritis peserta didik 

dalam mata pelajaran PAI. 
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A. Instrumen penelitian: 

INSTRUMEN WAWANCARA 

A. Implementasi model pembelajaran kooperatif tipe Giving Question and 

Getting Answer (GQGA) dalam pembelajaran PAI di UPT SMAN 6 Selayar: 

Kegiatan Pendahuluan: 

1. Bagaimana Anda memperkenalkan konsep pembelajaran kooperatif tipe 

GQGA kepada peserta didik sebelum memulai pelajaran? 

2. Bagaimana Anda menjelaskan tujuan dari penggunaan model GQGA 

kepada peserta didik? Apakah ada tantangan khusus dalam menjelaskan 

tujuan ini? 

3. Bagaimana Anda melakukan pembagian kelompok? Apakah Anda 

mengambil pertimbangan khusus dalam membentuk kelompok? 

Kegiatan Inti:  

4. Bagaimana Anda memilih materi PAI yang sesuai dengan model 

pembelajaran GQGA? Apakah Anda melihat aspek khusus saat memilih 

materi? 

5. Bagaimana Anda menyusun pertanyaan atau pernyataan yang akan 

diberikan kepada kelompok untuk memulai diskusi? 

6. Bagaimana Anda mendorong peserta didik untuk berpartisipasi aktif 

dalam diskusi kelompok? Apakah ada strategi khusus yang Anda 

terapkan? 

Kegiatan Penutup: 

7. Bagaimana Anda menilai pemahaman peserta didik setelah diskusi 

kelompok selesai? Apakah ada cara khusus yang Anda gunakan untuk 

mengukur pemahaman mereka? 
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8. Bagaimana Anda melibatkan seluruh kelas dalam presentasi hasil diskusi 

kelompok? Apakah ada tantangan tertentu dalam menjalankan kegiatan 

ini? 

9. Bagaimana Anda menyelesaikan pembelajaran dengan rangkuman dan 

kesimpulan? Apakah ada pesan khusus yang ingin Anda sampaikan 

kepada peserta didik? 

B. Bagaimana realitas critical thinking peserta didik pada pembelajaran PAI di 

UPT SMAN 6 Selayar? 

1. Bagaimana kemampuan interpretasi peserta didik Interpretasi 

(Interpretation) dalam pembelajaran PAI? 

2. Bagaimana peserta didik melakukan analisis dalam pembelajaran PAI? 

3. Bagaimana kemampuan peserta didik mengevaluasi dalam pembelajaran 

PAI?  

4. Bagaimana peserta didik melakukan inferensi atau menyimpulkan 

kesimpulan dari berbagai informasi dan data yang berkaitan dengan topik 

pembelajaran PAI? 

5. Bagaimana kemampuan peserta didik dalam memberikan penjelasan atau 

argumentasi yang meyakinkan terkait dalam pembelajaran PAI? 

C. Bagaimana hambatan pelaksanaan model pembelajaran kooperatif tipe Giving 

Question and Getting Answer (GQGA) dalam peningkatan critical thinking 

pada pembelajaran PAI peserta didik di UPT SMAN 6 Selayar? 
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INSTRUMEN OBSERVASI 

1. Implementasi Model Pembelajaran Kooperatif Tipe Giving Question and 

Getting Answer (GQGA) pada Pembelajaran PAI di UPT SMAN 6 

Selayar:  

a. Guru menyusun pertanyaan-pertanyaan terstruktur dan berbobot 

terkait materi pelajaran PAI.  

b. Guru membentuk kelompok-kelompok kecil peserta didik. c. Setiap 

kelompok menerima satu pertanyaan dari guru.  

c. Anggota kelompok saling berdiskusi untuk mencari jawaban atas 

pertanyaan tersebut.  

d. Kelompok menyajikan jawaban mereka di depan kelas.  

e. Kelas berdiskusi untuk memberikan penilaian atau masukan terhadap 

jawaban yang diberikan oleh kelompok. 

2. Realitas Critical Thinking Peserta Didik pada Pembelajaran PAI di UPT 

SMAN 6 Selayar:  

a. Beberapa peserta didik mungkin memiliki tingkat kemampuan 

berpikir kritis yang baik dan aktif berpartisipasi dalam diskusi.  

b. Beberapa peserta didik mungkin menunjukkan kesulitan dalam 

mengembangkan pemikiran kritis dan cenderung mengandalkan 

jawaban yang sederhana atau mengulang informasi dari sumber lain 

tanpa kritis. 

c. Peserta didik mungkin perlu didorong untuk lebih aktif dalam 

mengajukan pertanyaan dan menyatakan pendapat mereka secara 

kritis. 
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3. Hambatan Pelaksanaan Model Pembelajaran Kooperatif Tipe Giving 

Question and Getting Answer (GQGA) dalam Peningkatan Critical 

Thinking pada Pembelajaran PAI Peserta Didik di UPT SMAN 6 Selayar:  

a. Ketidakseimbangan partisipasi dalam kelompok, di mana beberapa 

peserta didik mungkin lebih dominan dalam memberikan jawaban dan 

mengesampingkan kontribusi dari peserta didik lainnya.  

b. Kurangnya pemahaman atau pengetahuan tentang cara-cara berpikir 

kritis dan bagaimana menerapkannya dalam konteks pembelajaran 

PAI.  

c. Kurangnya waktu yang cukup untuk mengeksplorasi materi secara 

mendalam karena pembelajaran kooperatif memerlukan waktu 

tambahan untuk diskusi dan kolaborasi.  

d. Kurangnya dukungan atau pelatihan bagi guru dalam mengembangkan 

dan mengelola pembelajaran kooperatif secara efektif. 
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1.  Nur Jannah, 

S.Pd.I 

Guru PAI dan BP 35 

tahun 

Dusun Selamalaju 

Desa Buki. 

2. Marwiyah , 

S.Pd.I 

Guru PAI dan BP 35 

tahun 

Dusun Tunggua Desa 

Lamantu 

3. Ratna Dewi, 

S.Pd.I 

Guru PAI dan BP 23 

tahun 

Dusun Lamantu Desa 

Lamantu 

4. Miftah Farid Peserta didik kelas XI 

MIPA 1 

16 

tahun 

Dusun Tunggua Desa 

Lamantu 

5. Nur Ainun 

Musfira 

Peserta didik kelas XI 

MIPA 1 

  

6.  Mutmainnah Peserta didik kelas XI 

MIPA 1 

17 

tahun 

Dusun Lamantu Desa 

Lamantu. 

7. Nur Aeni Peserta didik kelas XI 

MIPA 2 

17 

tahun 

Dusun Sambali Barat 

Desa Sambali. 

8. Nur Aida Peserta didik kelas XI 

MIPA 2 

17 

tahun 

Dusun Erowali Desa 

Majapahit. 

9. Yaman Peserta didik kelas XI 

MIPA 2 

19 

tahun 

Dusun Kampung 

Baru Desa Majapahit. 

10. Mujahidah Fi 

Sabilillah 

Peserta didik kelas XI 

MIPA 3 

17 

tahun 

Dusun Waikomba 

Desa Bonerate. 

11. Sumliati Peserta didik kelas XI 

MIPA 3 

16 

tahun 

Dusun Sambali Desa 

Sambali 

12. Sitti Hafsah  Peserta didik kelas XI 

MIPA 3 

16 

tahun 

Dusun Lamantu Desa 

Lamantu 

13. Rahman Peserta didik kelas X 

MIPA 1 

15 

tahun 

Dusun Ero Ihu Barat 

Desa Bonerate. 

14. Hurul Aini Peserta didik kelas X 

MIPA 1 

16 

tahun 

Dusun Ero Ihu Timur 

Desa Bonerate. 

15. Nabila Peserta didik kelas X 

MIPA 1 

16 

tahun 

Dusun Ero Ihu Timur 

Desa Bonerate. 

16. Naila Pratista Peserta didik kelas X 

MIPA 2 

16 

tahun 

Dusun Waikomba 

Desa Bonerate. 

17. Gita Peserta didik kelas X 

MIPA 2 

15 

tahun 

Dusun Erowali Desa 

Majapahit. 

18. Sukma Ayu Peserta didik kelas X 

MIPA 2 

15 

tahun 

Dusun Erowali Desa 

Majapahit. 

19. Yuliandari Peserta didik Kelas X 

MIPA 3 

16 

tahun 

Dusun Lamantu Desa 

Lamantu. 

20. Astrid Febrianti Peserta didik Kelas X 

MIPA 3 

16 

tahun 

Dusun Ero Ihu Barat 

Desa Bonerate. 

21. Febrianti Peserta didik Kelas X 

MIPA 3 

16 

tahun 

Dusun Ero Ihu Barat 

Desa Bonerate. 
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D. Foto dokumentasi 
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RIWAYAT HIDUP 

Rosminah lahir di Bonerate Desa Bonerate Kecamatan 

Pasimarannu Kabupaten Kepulauan Selayar, pada tanggal 

21 September 1980. Merupakan anak pertama dari dua 

bersaudara. Anak hasil pernikahan dari pasangan suami istri 

Aco Badu dan Rosmawati. Penulis memulai pendidikan di 

SDN No.1 Bonerate kecamatan Pasimarannu kabupaten kepulauan Selayar pada 

tahun 1987 dan tamat pada tahun 1993. Kemudian melanjutkan pendidikan ke 

jenjang SLTP yaitu di SMPN 1 Pasimarannu dan selesai pada tahun 1996. 

Melanjutkan pendidikan ke tingkat SLTA di SMAN 1 Benteng Selayar dan 

berhasil menamatkan pada tahun 1999.  

Baru bisa melanjutkan pendidikan D2 ke Universitas Muhammadiyah 

Makassar pada tahun 2002 dan selesai pada tahun 2005. Di jenjang ini penulis 

memperoleh 2 ijazah sekaligus yaitu ijazah PGSDI dan ijazah PGPAI. Kemudian 

pada tahun 2006 penulis melanjutkan pendidikan S1 di Universitas 

Muhammadiyah Makassar pada fakultas Agama Islam Program Studi Pendidikan 

Agama Islam dan selesai pada tahun 2009. Pada tahun yang sama yaitu tahun 

2006 sambil melanjutkan pendidikan penulis juga diberikan amanah sebagai PNS 

oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar dan ditugaskan di SDN 

No.1 Bonerate. Pada Januari tahun 2015 saya diamanahkan untuk mengajar di 

SMAN 6 Selayar sebagai guru Pendidikan Agama Islam. Tahun 2019 saya 

dmengikuti PPG dalam jabatan yang bertempat di Universitas Alauddin 

Makassar. 

            Pada Bulan Agustus 2021  penulis melanjutkan study ke jenjang S2 di 

Universitas Islam Negeri ( UIN ) Alauddin Makassar pada jurusan Pendidikan Agama 

Islam.  


