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PEDOMAN  TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN 

A. Transliterasi Arab-Latin 

Daftar huruf bahasa arab dan transliterasinya ke dalam huruf latin 

dapat dilihat pada tabel berikut: 

1. Konsonan 

Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama 
 Alif tidak dilambangkan tidak dilambangkan ا
 Ba B Be ب
 Ta T Te ت
 Sa S se (dengan titik di atas) ث
 Jim J Je ج
 Ha H ha (dengan titik di bawah) ح
 Kha Kh ka dan ha خ
 Dal D De د
 Zal Z zet (dengan titik di atas) د
 Ra R Er ر
 Zai Z Zet ز
 Sin S Es س
 syin Sy es dan ye ش
 Sad S Es ص
 Dad D De ض
 Ta T Te ط
 Za Z zet (dengan titik di bawah) ط
 ain ‘ apostrof terbalik‘ ك
 gain G Ge ظ
 Fa F Ef ع
 Qaf Q Qi غ
 Kaf K Ka ف
 Lam L El ق
 Mim M Em ك
 Nun N En ل
 wau W We م
 Ha H Ha ن
 hamzah ‘ Apostrof و
 Ya Y Ye ي

Hamzah yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi 

tanda apapun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan dan 

(’).  
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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: 

 

Tanda Nama Huruf Latin Nama 

 Fathah A a ا

 Kasrah I i ا

 Dammah U u ا

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara 

harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu: 

 

Tanda Nama Huruf Latin Nama 

 fathah dan ya ai a dan i لى

 Fathah dan wau au a dan u لو

 Contoh: 

 kaifa :كيف

 haula :هول

3. Maddah 

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan 

huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda yaitu: 

 

Harakat dan Huruf Nama 
Huruf dan 

Tanda 
Nama 

 Fathah dan alif atau ya A A dan garis di atas ..…ا ,…ي
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Contoh:  
 

 mata : مات

 rama : رمى
 qila : قيل
 yamutu :يموت

 
4. Ta’marbutah  

Transliterasi untuk ta’marbutah ada dua, yaitu: ta’ marbutah yang 

hidup atau mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya 

adalah [t]. Sedangkan ta’ marbutah yang mati atau mendapat harakat sukun, 

transliterasinya adalah (h).  

Kalau pada kata yang berakhir dengan ta marbutah diikuti oleh kata 

yang menggunakan kata sandang al serta bacaan kedua kata itu terpisah, 

maka ta’ marbutah itu ditransliterasikan dengan (ha) 

Contoh: 
ل   روضةِالاِطفاِ

 
: raudah al-atfal 

ضلة  المدِينةِالفاِ
 

: al-madinah al-fadilah 

 الحكمةِ
 

: al-hikmah 

5. Syaddah (Tasydid)  

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan arab dilambangkan 

dengan sebuah tanda tasydid (`), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan 

perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah.  

Contoh:  

 rabbana : ربناِ

 najjaina : نجيناِ

 al-haqq : الحق

 nu’lima : نعم

 aduwwun‘ : عدو

Jika huruf ى ber-tasydid di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf 
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kasrah maka ia ditransliterasi seperti huruf maddah menjadi i.  

Contoh:  

 Alif (bukan Aliyy atau ‘Aly) : عل

 Arabi (bukan ‘Araviyy atau Arabiyy atau ‘Araby) : عرىِ

6. Kata Sandang 

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf 

 Dalam pedoman literasi ini, kata sandang .(alif lam ma’arifah) ال

ditransliteasikan 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:  

 al-syamsu (bukan asy-syamsu) : الشمسِ

 al-zalzalah (az-zalzalah) : الزلزلةِ

 al-falsafah : الفلسفةِ

 al-biladu : البلادِ

7. Hamzah 

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (‘) hanya berlaku 

bagi hamzah yang terletak di tengah dan diakhir kata. Namun, bila hamzah 

terletak di awal kata, ia dilambangkan, karena Arab ia berupa alif.  

  Contoh: 

مرونِ
ْ
 ta’muruna : تأ

 ’al-nau : النوع

ء  syai’un : شْي

 umirtu : أمرتِ
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8. Penulisan Kata Arab yang Lazim dalam Bahasa Indonesia 

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

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

atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan 

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

lazim digunakan dalam dunia akademik tertentu, tidak lagi ditulis menurut 

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

alhamdulillah, dan munaqasyah. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi 

bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka harus ditransliterasi secara utuh. 

Contoh: 

Fi Zilal al-Qur’an 

Al-Sunnah qabl al-tadwin 

9. Lafz al-Jalalah (الله) 

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

lainnya atau berkedudukan sebagai mudaf ilaih (frasa nominal), 

ditransliterasi tanpa huruf hamzah.  

Contoh: 

 billah بالل dinullah دينالل

Adapun ta’ marbutah di akhir kata disandarkan kepada lafaz al-

jalalah, ditransliterasikan dengan huruf [t]. Contoh: 

لل ِرحمةِاِ ي
 hum fi rahmatillah همِفن

10. Huruf Kapital 

Walaupun 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 kalimat. 
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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 Muhammadun illa rasul 

Inna awwala baiti wudi’a linnasi lallazi bi Bakkata mubarakan 

Syahru Ramadhana al-lazi unzila fuh al-Qur’an 

Nasir al-Din al-Tusi 

Abu Nasr al-Farabi 

Al-Gazali 

Al-Munqiz min al-Dalal 

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 pustaka atau daftar 

referensi. Contoh: 

Abu al-Walid Muhammad ibn Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyad, Abu 

al-Qalid Muhammad (bukan: Rusyd, Abu al-Walid Muhammad Ibnu) 

Nasr Hamid Abu Zaid, ditulis menjadi: Abu Zaid, Nasr Hamid (bukan: 

Zaid, Nasr Hamid Abu)  
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B. Daftar Singkatan 

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:  

swt. = subhanahu wa ta ala 

saw. = sallallahu ‘alaihi wa sallam 

a.s = ‘alaihi al-salam 

H = Hijrah 

M = Masehi 

SM = Sebelum Masehi 

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

w. = Wafat tahun 

QS…/…:4 = QS al-Baqarah/2: 4 atau QS Ali Imran/3: 4 

HR = Hadis Riwayat 

Untuk karya ilmiah berbahasa Arab, terdapat beberapa singkatan 

berikut: 

 صفحةِِ= ص

 بدونِمكاِنِِ= دِمِ

سلمِِ= صلعمِ للِعليهِوِ  صلِاِ

 طبعةِِ= ط

شِِْ= دِنِ نِناِ  بدِوِ

لخ خرهِِ=ِ\الِاخرِهاِ اِ الِاِ  

 جزءِِ= ج
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ABSTRACT 

 

Name    : Widia Eka Utami 

Student ID   : 80200222065 

Thesis Title   : The Influence of Islamic Cultural History (SKI)  

   Instruction on Critical Thinking and Interactive  

   Skills of Female Students at IMMIM Putri Modern      

   Islamic Boarding School, Pangkep 

 

This research aims to: 1) Examine the Islamic Cultural History 
(SKI) instruction process at the IMMIM Putri Modern Islamic Boarding 
School 2) Describe the critical thinking ability of female students at IMMIM 
Putri; 3) Describe the interactive ability of female students at IMMIM Putri; 4) 
Analyze whether SKI instruction has a positive influence on the critical 
thinking ability of female students at IMMIM Putri; 5) Analyze the influence 
of SKI instruction on the interactive ability of female students at IMMIM 
Putri; 6) Analyze whether SKI instruction positively influences both critical 
thinking and interactive abilities of female students at IMMIM Putri 
simultaneously. 

This quantitative research employed an ex post facto design with a 
pedagogical approach and a sample of 70 students from grades X, XI, and XII 
at IMMIM Senior High School, using a Non-Probability Sampling technique. 
Data collection methods included questionnaires, observation, 
documentation, and interviews. 

The research results describe the following: 1) The analysis of SKI 
instruction shows a mean score of 55.0571 and a standard deviation of 7.598, 
indicating that SKI instruction is often used by teachers; 2) Critical thinking 
ability analysis shows a mean score of 57.800 with a standard deviation of 
7.961, which falls in the 51-57 interval under the “excellent” category, 
suggesting that students often engage in critical thinking during SKI lessons; 
3) The interactive ability of female students has a mean score of 53.65, which 
also falls in the 51-57 interval under the “excellent” category; 4) The 
influence of SKI course has a positive and significant effect on critical thinking 
ability, with an R-squared value of 0.508, indicating that critical thinking 
ability is influenced by the SKI instruction variable; 5) The influence of SKI 
instruction on interactive thinking ability is positive and significant, with an 
R-squared value of 0.589, indicating that interactive thinking ability is 
influenced by the SKI instruction variable; 6) The analysis of the combined 
influence of SKI instruction on both critical thinking and interactive thinking 
abilities shows a significance value of 0.116 > 0.05 and an F-calculated value 
of 2.448 < F-table value of 3.591, meaning that the SKI instruction variable 
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does not have a combined influence on critical thinking and interactive 
abilities. 

The implications of this research highlight the need for improvement 
in teaching methods, particularly in Islamic Cultural History lessons at 
IMMIM Putri, so that the abilities of female students can develop further and 
learning can become more effective. 
 
Keywords: Influence, Critical Thingking, Interactive 
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ABSTRAK 

 

Nama  : Widia Eka Utami 
NIM  : 80200222065 

Judul  : Pengaruh Pembelajaran SKI terhadap Kemampuan  

  Critical Thingking dan Interaktif Santriwati Pondok   

  Pesantren Modern Putri IMMIM Pangkep 

 

Penelitian ini bertujuan untuk: 1) Mendeskripsikan Pembelajaran 
Sejarah Kebudayaan Islam di Pondok Pesantren Modern IMMIM Putri; 2) 
Mendeskripsikan kemampuan berpikir kritis santriwati di Pondok Pesantren 
Modern IMMIM Putri; 3) Mendeskripsikan kemampuan Interaktif santriwati 
di Pondok Pesantren Modern IMMIM Putri; 4) Menganalisis Apakah 
Pembelajaran SKI berpengaruh terhadap Kemampuan berpikir kritis 
santriwati di Pondok Pesantren Modern IMMIM Putri 5) Menganalisis 
Pengaruh Pembelajaran SKI terhadap Kemampuan Interaktif santriwati di 
Pondok Pesantren Modern IMMIM Putri; 6) Menganalisis Pembelajaran SKI 
berpengaruh terhadap Kemampuan berpikir kritis secara bersama sama 
dengan kemampuan Interaktif santriwati di Pondok Pesantren Modern 
IMMIM Putri.  

Penelitian kuantitatif jenis ex post facto dengan pendekatan pedagogik 
dengan jumlah sampel sebanyak 70 orang yang terdiri dari kelas X, XI, XII 
SMA IMMIM yang menggunakan tehnik Non Probability Sampling. 
Pengumpulan data seperti angket, observasi, dokumentasi dan wawancara. 
Hasil penelitian dideskripsikan 1) Pembelajaran SKI diperoleh hasil analisis 
menunjukkan rerata (mean) sebesar 55,0571 dan standar deviasi sebesar 
7,598. Hasil dari data tersebut dapat diketahui bahwa pembelajaran sering 
digunakan oleh guru dalam pembelajaran SKI, 2) Kemampuan Berpikir Kritis 
dengan hasil analisis menunjukkan rerata (mean) sebesar 57,800 dan 
standar deviasi sebesar 7,961. Nilai tersebut masuk dalam interval 51-57 
dengan kategori sangat baik yang menyatakan bahwa peserta didik sering 
berpikir kritis ketika mata pelajaran SKI, 3) Kemampuan Interaktif 
Santriwatri menunjukan bahwa nilai rata-rata sebesar 53,65 yang mana nilai 
tersebut masuk dalam interval 51-57 dengan kategori sangat baik, 4) 
Pengaruh Pembelajaran SKI menunjukkan pengaruh positif dan signifikan 
terhadap kemampuan critical thinking degan nilai r square sebesar 0,508 
yang menunjukkan bahwa kemampuan critical thinking dipengaruhi oleh 
variabel pembelajaran SKI, 5) Pengaruh pembelajaran SKI terhadap 
kemampuan berfikir interaktif yang berpengaruh positif dan signifikan. 
dengan nilai r  square sebesar 0,589 yang menunjukkan bahwa kemampuan 
berfikir interaktif dipengaruhi oleh variabel pembelajaran  SKI, 6) Hasil 
mengenai pengaruh pembelajaran SKI terhadap kemampuan berpikir kritis 
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secara bersama sama dengan kemampuan berfikir interaktif menyatakan 
bahwa nilai signifikansi sebesar 0.116 > 0,05 dan  nilai Fhitung sebesar 2,448 
< Ftabel sebesar 3,591 yang artinya variable pembelajaran SKI tidak 
berpengaruh terhadap kemampuan berpikir kritis secara bersama sama 
dengan kemampuan Interaktif santriwatri. 

Adapun implikasi dari penelitian ini adalah perlunya peningkatan 
metode pembelajaran khususnya pelajaran Sejarah Kebudayaan Islam di 
Pondok Pesantren Modern Putri IMMIM agar kemampuan yang dimiliki oleh 
santriwati bisa semakin berkembang dan pembelajaran semakin efektif.  
 
 Kata kunci:  Pengaruh, Critical Thingking, Interaktif  
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 BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Pendidikan merupakan hal yang paling utama bagi setiap bangsa, 

apalagi bagi bangsa yang sedang berkembang dan giat dalam membangun 

negara. Pembangunan hanya dapat dilakukan oleh manusia yang 

dipersiapkan melalui pendidikan. Mutu pendidikan banyak bergantung pada 

mutu guru dalam membimbing proses belajar mengajar. Sejak dulu orang 

berusaha untuk mencari jalan meningkatkan mutu metode mengajar dengan 

mencari prinsip-prinsip atau asas- asas didaktik.  

Pendidikan memiliki dampak yang luar biasa terhadap kelangsungan 

kehidupan manusia, sehingga pendidikan menjadi suatu kebutuhan pokok 

bagi manusia guna menunjang pelaksanaan amanat yang dilimpahkan Allah 

swt kepadanya.1 Pendidikan tidak terlepas dari pembelajaran yang 

merupakan proses kerja sama antara guru dan peserta didik dalam 

memanfaatkan segala potensi dan sumber yang ada baik potensi yang 

bersumber dari dalam peserta didik itu sendiri seperti minat, bakat, dan 

kemampuan dasar yang dimiliki termasuk gaya belajar maupun potensi yang 

ada di luar peserta didik untuk mencapai tujuan belajar tertentu.2 

Pembelajaran tidak hanya menitik beratkan pada kegiatan guru atau 

peserta didik saja, akan tetapi guru dan peserta didik secara bersama-sama 

berusaha untuk mencapai tujuan pembelajaran yang telah ditentukan. Atas 

dasar itu, kesadaran dan keterpahaman guru dan peserta didik akan tujuan 

yang harus dicapai dalam proses pembelajaran merupakan syarat mutlak 

 

1Zakiah Darajat, Pendidikan Islam dalam Keluarga dan Sekolah (Bandung: Pustaka 
Setia, 2003), h. 13. 

2Sudirman, Interaksi dan Motivasi Belajar Mengajar (Jakarta: Rajawali, 2016), h. 75.  
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yang tidak bisa ditawar, sehingga dalam prosesnya guru dan peserta didik 

mengarah pada tujuan yang sama. 

Pendidikan, khususnya Pendidikan Agama Islam memiliki tujuan yang 

salah-satunya adalah agar peserta didik mampu mengamalkan nilai-nilai 

yang mereka dapatkan dalam proses pendidikan, sehingga menjadi pemikir 

yang baik sekaligus pengamal ajaran Islam yang mampu berdialog dengan 

perkembangan kemajuan zaman.3 

Mata pelajaran Sejarah Kebudayaan Islam dalam kurikulum Madrasah 

adalah salah-satu bagian dari mata pelajaran Pendidikan Agama Islam yang 

diarahkan untuk mengenal, memahami, mengahayati Sejarah Kebudayaan 

Islam yang kemudian menjadi dasar pandangan hidupnya melalui kegiatan 

bimbingan pengajaran, latihan, penggunaan pengalaman, pembiasaan dan 

keteladanan. Hal ini sangat mendasar terkait dengan Sejarah Kebudayaan 

Islam adalah kemampuan guru dalam menggali nilai, makna, ibrah, hikmah, 

dalil-dalil dan teori dari fakta sejarah yang ada. jadi Sejarah Kebudayaan 

Islam tidak saja merupakan transfer of knowledge tetapi juga merupakan 

pendidikan nilai (value education). 

Perkembangan dan kemajuan Ilmu Pengetahuan, dimana sejarah 

menjadi sebuah disiplin ilmu menunjukkan fungsinya yang sejajar dengan 

disiplin-displin lain bagi kehidupan umat manusia kini dan mendatang. 

Sejarah bukan hanya sebatas kisah biasa, melainkan didalamnya terkandung 

eksplanasi kritis dan kedalaman pengetahuan tentang “bagaimana” dan 

“mengapa” peristiwa masa lampau terjadi.4 

 

3Ahmad Munjin Nasih, dan Lilik Nur Kholidah, Metode dan Teknik Pembelajaran 
Pendidikan Agama Islam (Bandung: Refika Aditama, 2009, h. 8. 

4Dundung Abdurrahman, Metodologi Penelitian Sejarah Islam (Yogyakarta: Penerbit 
Pmbak, 2011), h. 10. 
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Sejarah bukan sekedar catatan bagi orang yang lahir ataupun mati dan 

sekedar mengungkap kehidupan para penguasa, akan tetapi sejarah 

merupakan suatu ilmu yang membentangkan perkembangan suatu 

masyarakat melalui proses yang sangat penting. Oleh karena itu, kita 

diperintahkan oleh Allah swt untuk mempelajari kisah-kisah sejarah umat 

terdahulu. Semuanya bertujuan agar kita bisa meneladani yang baik dan 

menghindari yang buruk dari perilaku mereka. Allah swt mengisyaratkan 

betapa pentingnya belajar sejarah. Allah swt berfirman dalam QS Yusuf 

/12:111 : 

ْ
 
د
َ
ق
َ
ْ ل

َ
ان
َ
ْ  ك ِ  

م ْ ف  ه  صَص 
َ
ْ ق

 
ة َ بْ  ْ ع  ول 

ُ ا
ْ لِّ

 
بَاب 

ْ
ل
َ  
ْ مَا الِّ

َ
ان
َ
ا ك

ً
ث ي  ىْ حَد  ٰ

َ
بَ
 
ف نْ  يُّ ك 

ٰ
           ت وَل

ْ
َ
ق ي  د 

يْ  ص  ذ 
َّ
هْ  بَي   َْ ال

ي 
َ
لَْ يَد ي  ص 

 
ف
َ
لاْ وَت

ُ
ءْ  ك  ِ

َ ى ش 
ً
د
ُ
ه ْ وَّ

ً
مَة رَح  ْ وَّ م 

و 
َ
ق
ِّ
ْ ل

َ
ن و 

ُ
ن م 
 
ؤ   يُّ

Terjemahnya: 

Sesungguhnya pada kisah-kisah mereka itu terdapat pengajaran bagi 
orang-orang yang mempunyai akal. Al Quran itu bukanlah cerita yang 
dibuat-buat, akan tetapi membenarkan (kitab-kitab) yang sebelumnya 
dan menjelaskan segala sesuatu, dan sebagai petunjuk dan rahmat 
bagi kaum yang  beriman.5 

Menurut tafsir Jalalain pada QS Yusuf ayat 111 yaitu (Sesungguhnya 

pada kisah mereka itu terdapat) yang dimaksud adalah kisah-kisah para 

rasul (pengajaran bagi orang-orang yang mempunyai akal) orang-orang yang 

berakal (Ini bukanlah) Al-Qur'an ini bukanlah (cerita yang dibuat-buat) 

sengaja dibuat-buat (akan tetapi) tetapi (membenarkan kitab-kitab yang 

sebelumnya) kitab-kitab yang diturunkan sebelum Al-Qur'an (dan 

menjelaskan) menerangkan (segala sesuatu) yang diperlukan dalam agama 

(dan sebagai petunjuk) dari kesesatan (dan rahmat bagi kaum yang beriman) 

 
 
5Kementrian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahannya (Jakarta: Lajnah Pentashihan 

Mushaf Al-Qur’an, 2019), h. 261. 
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mereka disebutkan secara khusus dalam ayat ini mengingat hanya mereka 

sajalah yang dapat mengambil manfaat Al-Qur'an bukan orang-orang selain 

mereka.6 

 Sedangkan menurut ibnu Katsir menyebutkan bahwa sesungguhnya 

di dalam kisah-kisah para rasul dengan kaumnya masing-masing, dan 

bagaimana Kami menyelamatkan orang-orang yang beriman serta Kami 

binasakan orang-orang yang kafir: “Terdapat pengajaran bagi orang-orang 

yang mempunyai akal.” (Yusuf: 111) Al-albab adalah bentuk jamak lubb, 

artinya akal. “Al-Qur'an itu bukanlah cerita yang dibuat-buat.” (Yusuf: 111) 

Artinya, Al-Qur'an ini bukanlah cerita yang dibuat-buat oleh selain Allah, 

yakni bukanlah hal yang dusta, bukan pula jadi-jadian. “Tetapi membenarkan 

(kitab-kitab) sebelumnya.” (Yusuf: 111) Yakni membenarkan kitab-kitab 

terdahulu yang diturunkan dari langit. Al-Qur'an membenarkan apa yang 

benar yang ada dalam kitab-kitab terdahulu itu, juga membuang semua 

perubahan, penggantian, dan penyelewengan yang ada pada kitab-kitab 

terdahulu serta menghukuminya dengan merevisinya, atau menguatkannya 

jika benar. “Dan menjelaskan segala sesuatu.” (Yusuf: 111) Halal dan haram, 

hal yang disukai serta hal yang dibenci, dan lain sebagainya yang berupa 

perintah ketaatan, kewajiban, dan hal-hal yang disunatkan, serta larangan 

mengerjakan hal-hal yang diharamkan dan yang sejenisnya dari hal-hal yang 

dimakruhkan. Al-Qur'an terdapat berita tentang perkara-perkara yang besar, 

hal-hal gaib yang akan terjadi di masa mendatang secara global dan terinci. 

Juga berita tentang Tuhan Yang Maha Tinggi lagi Maha Suci asma-asma dan 

sifat-sifat-Nya, dan kesucian Allah dari persamaan dengan makhluk-Nya. 

 
6Jalaluddin al-Mahilly dan Jalaluddin as-Suyuthi, Tafsir Jalalain. Diterjemahkan oleh 

Bahrun Abu Bakar dengan judul Terjemahan Tafsir Jalaluddin dari bahasa Arab ke Bahasa 
Indonesia, Jilid 4 (Bandung: Penerbit Sinar Baru Algensindo Bandung, 1995), h. 149. 
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Karena itulah Al-Qur'an disebutkan: “Sebagai petunjuk dan rahmat bagi 

kaum yang beriman.” (Yusuf: 111) Yakni memberi petunjuk hati mereka dari 

kesesatan menuju jalan hidayah, dan dari kesesatan menuju jalan yang lurus, 

dengan mengharapkan rahmat Tuhan semua hamba di dunia ini dan di 

akhirat nanti saat semuanya dikembalikan. Kita memohon kepada Allah Yang 

Maha Agung, semoga Dia menjadikan kita termasuk di antara mereka yang 

mendapat rahmat Allah جل جلاله di dunia dan akhirat, yaitu di hari orang-orang 

yang wajah mereka putih bersih mendapat keberuntungan, sedangkan orang-

orang yang merugi wajah mereka hitam legam.7 

Dalam beberapa firman yang lain, bahkan secara tegas Allah 

memerintahkan umat manusia mengunjungi tempat-tempat bersejarah, 

untuk mengetahui betapa berat akibat yang ditimpakan kepada mereka yang 

tidak mematuhi para rasul, Allah swt berfirman dalam QS Ar-Ruum/30: 42 : 

 

م ْ
ُ
ه ُ
َ
بَ
ْ
ك
َ
أ ْ
َ
ان
َ
ك لُْْۚ ب 

َ
ق ْ ن  م  ينَْ ذ 

َّ
ال ْ

ُ
بَة عَاق  ْ

َ
ان
َ
ك فَْ ي 

َ
ك رُواْ

ُ
ظ
 
ان
َ
ف ضِْ ر 

َ  
الْ ْ ِ  

ف  واْ ُ ب  س  ْ ل 
ُ
 ق

ي  ْ كِ 
 مُش  

Terjemahnya: 

Katakanlah: Adakanlah perjalanan di Muka bumi dan perhatikanlah 
bagaimana (akibat) orang-orang yang terdahulu. Kebanyakan dari 
mereka itu adalah orang-orang yang mempersekutukan (Allah).8 

Menurut tafsir Jalalain dalam ayat ini yaitu (Katakanlah) kepada 

orang-orang kafir Mekah: ("Adakanlah perjalanan di muka bumi dan 

perhatikanlah bagaimana kesudahan orang-orang yang dahulu. Kebanyakan 

dari mereka itu adalah orang-orang yang mempersekutukan Allah.") Yaitu 

 
7Abdullah bin Muhammad bin Abdurrahman bbin Ishak, Lubabut Tafsir min Ibnu 

Katsir, jilid 8 (Kairo: Dar al—Hilal, 1994). h. 471.  

8Kementrian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahannya (Jakarta: Lajnah Pentashihan 
Mushaf Al-Qur’an, 2019), h. 405. 
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mereka dibinasakan disebabkan kemusyrikan mereka, rumah-rumah dan 

tempat-tempat mereka kini kosong tak berpenghuni lagi karena penghuninya 

telah binasa.9 

Imam ats-Tsa’labi menjelaskan, ayat-ayat al-Quran yang 

membicarakan tentang sejarah atau kisah-kisah umat terdahulu itu dua kali 

lipat lebih banyak dari pada ayat-ayat yang membicarakan tentang hukum 

halal haram. Sedangkan kebudayaan di Indonesia sering disinonimkan 

dengan peradaban. Peradaban Islam adalah terjemahan dari Al- hadhara Al- 

Islamiyah (Kebudayaan Islam). Kebudayaan adalah bentuk ungkapan tentang 

semangat mendalam suatu masyarakat. Kebudayaan terdapat pengetahuan 

dan ide-ide untuk memahami lingkungannya dan sebagai pedoman dalam 

melakukan suatu tindakan. Jadi, secara sederhana kebudayaan dapat 

didefinisikan sebagai keseluruhan pengetahuan yang dimiliki oleh manusia 

dan digunakan sebagai pedoman untuk memahami lingkungannya dan 

sebagai pedoman untuk mewujudkan tindakan dalam menghadapi 

lingkungannya. 

Sejarah Kebudayaan Islam merupakan pelajaran penting sebagai 

upaya untuk membentuk watak dan kepribadian individu. Mempelajari 

sejarah, generasi muda akan mendapatkan pelajaran yang sangat berharga 

dari perjalanan suatu tokoh atau generasi terdahulu. Proses tersebut 

membuat kita itu dapat mengambil pelajaran, sisi-sisi mana yang perlu di 

kembangkan dari sisi-sisi mana yang tidak perlu dikembangkan.  

Pemerintah secara langsung juga mendukung lembaga pendidikan 

Islam untuk menerapkan mata pelajaran SKI. Hal ini dapat dilihat dengan 

 
9Jalaluddin al-Mahilly dan Jalaluddin as-Suyuthi, Tafsir Jalalain. Diterjemahkan oleh 

Bahrun Abu Bakar dengan judul Terjemahan Tafsir Jalaluddin dari bahasa Arab ke Bahasa 
Indonesia, Jilid 4. h. 259. 
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dikeluarkannya permendiknas RI No. 22 Tahun 2006 tentang standar isi 

untuk satuan pendidikan dasar dan menengah, dan dengan munculnya 

berbagai perubahan yang sangat cepat dalam kehidupan berbangsa, 

bernegara, bermasyarakat, maka disusunlah kurikulum Sejarah Kebudayaan 

Islam secara Nasional.10 

Pada pembelajaran sejarah, tidak terlepas dari citra peserta didik 

yang menganggap bahwa mata pelajaran sejarah adalah mata pelajaran yang 

tidak menarik, membosankan, dan sulit untuk dipahami. Hal ini juga 

dikarenakan citra yang melekat pada pembelajaran sejarah, yakni berkutat 

pada hafalan yang masuk ke dalam ranah kognitif. Permasalahan tersebut 

semakin  menantang bagi para guru sejarah. Maka dari itu, guru harus lebih 

banyak berinovasi dengan teknologi serta metode-metode yang digunakan 

dalam proses belajar mengajar, agar citra yang melekat pada peserta didik 

dalam pembelajaran sejarah ini hilang. 

 Berdasarkan hasil pengamatan di salah satu pondok yang peneliti 

tempati dalam meneliti di kabupaten Pangkep, terdapat 50% dari jumlah 

keseluruhan santriwati yang menjadi sampel belum mencapai target berpikir 

yang kritis serta interaktif dikarenakan beberapa faktor.  Salah satunya yaitu 

guru kurang tepat dalam memilih metode serta model pembelajaran dalam 

menyampaikan pembelajaran Sejarah Kebudayaan Islam. 

Pengajar atau biasa disebut guru merupakan fasilitator peserta didik 

yang harus mampu membuat pengembangan dalam pembelajaran sejarah 

agar ketika proses pembelajaran akan lebih menyenangkan. Tugas dan 

tanggung jawab utama seorang guru Sejarah Kebudayaan Islam adalah 

mengolah pembelajaran dengan lebih efektif, dinamis, dan efisien, dan positif 

 

10Depertemen Agama, Standar Kompetensi Madrasah Tsnawiyah (Jakarta, DEPAG: 
2004), h. 46. 
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yang biasanya ditandai dengan adanya kesadaran dan keterlibatan aktif di 

saat pengajaran.11 Tugas seorang tenaga pendidik menuntun agar sampai 

pada tujuan dengan benar dan tepat, sehingga masing-masing dari peserta 

didik menemukan jati diri yang sesungguhnya terkait diri mereka yang 

sebenarnya.12 Setiap santri belajar dengan cara yang berbeda-beda, sehingga 

guru ditantang untuk mememukan cara membantu semua santri belajar 

secara efektif di samping itu santriwati harus mengasah keterampilan dan 

meningkatkan belajar seperti meningkatkan keterampilan critical thingking 

atau biasa disebut berpikir kritis serta kemampuan yang interaktif di Pondok 

Pesantren. Realitanya banyak orang yang menganggap bahwa santri yang 

tinggal di dalam pondok hanya mampu mengandalkan hafalan dalam proses 

belajar mengajar akan tetapi kurang dalam keterampilan berpikir kritis dan 

interaktif, maka dari itu para pengajar memiliki peran penting dalam 

perkembangan santriwati dalam belajar secara efektif dengan menggunakan 

berbagai metode pengajaran agar membantu santriwati untuk mengasah 

keterampilan berpikir kritis serta kemampuan interaktif dalam proses 

belajar mengajar khususnya dalam pembelajaran sejarah  kebudayaan Islam. 

Kemampuan berpikir kritis setiap individu memiliki perbedaan di 

pengaruhi oleh pembinaan pendidikan maupun pembelajaran serta latar 

belakang individu. Hal ini memicu guru untuk mengetahui kemampuan 

berpikir kritis santriwati yang tidak semua santriwati mampu melakukan 

dengan baik. Berpikir kritis merupakan berpikir secara langsung terhadap 

suatu yang dituju atau sebagai kegiatan mengevaluasi dan   

mempertimbangkan kesimpulan yang akan diambil dari beberapa faktor 

 

11Ahmad Rohani dkk, Pengelolaan Pengajaran (Jakarta: Rineka Cipta: 1999), h. 11. 

12Tirtarahardja dan Sulo, Pengantar Pendidikan (Jakarta: Rineka Cipta 2012), h. 1. 
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pendukung untuk membuat keputusan.13 Proses tersebut di lalui setelah 

menentukan tujuan dan merupakan bentuk berpikir yang perlu di 

kembangkan dalam rangka memecahkan masalah, merumuskan kesimpulan, 

mengumpulkan berbagai kemungkinan dan membuat keputusan ketika 

menggunakan semua keterampilan tersebut secara efektif dalam konteks dan 

tipe yang tepat. 

Berpikir kritis menuntut penilaian terhadap dua hal yaitu akurasi dan 

kelayakan informasi, serta alur penalaran.14 Pengembangan keterampilan 

berpikir kritis merupakan integrasi beberapa bagian pengembangan 

kemampuan, seperti pengamatan, analisis, penalaran, penilaian, pengambilan 

keputusan, dan persuasi. Inti dari pengembangan berpikir kritis itu tidak di 

batasi dengan hanya menggunakan buku teks, tetapi dari berbagai sumber 

yang kemudian dianalisis dengan menggunakan pengetahuan dasar dari 

bahan ajar formal, lalu peserta didik membuat kesimpulannya. Semakin baik 

pengembangan berpikir kritis, maka kita akan semakin dapat mengatasi 

masalah-masalah dengan hasil yang memuaskan, tidak hanya kemampuan 

berpikir kritis tapi santriwati juga diharapkan mempunyai kemampuan yang 

interaktif. Adapun pemahaman tentang Interaktif dalam pembelajaran yang 

berarti bersifat saling mempengaruhi antara unsur dengan unsur lainnya.15 

Pembelajaran Interaktif merupakan pembelajaran yang di mana 

mengacu pada peserta didik sebagai titik pusatnya dengan cara menggali 

pertanyaan dari siswa. Sementara itu, menurut Suparman, model 

 

13Lailatul Munawaroh, et.al, Pengunaan Jurnal Belajar Dalam Pembelajaran Class 
Wide Peer Tutoring, Terhadap Kemampuan Berpikir K/ritis Siswa, Jurnal Pendidikan Biologi 
Indonesia Vol. 1 No. 3 2015, ISSNl: 2443-3750, diakses pada 6 Desember 2023 

14Eva Latipah, Pengantaran Psikologi Pendidikan (PT.Pustaka Insan Madani, 
Yogyakarta,2012), h. 124. 

15Saprin, dkk. Metodologi Penelitian Pendidikan Islam (Cet. 1; Depok: PT. Raja 
Grafindo Persada, 2023), h.20. 
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pembelajaran interaktif adalah proses yang melibatkan peserta didik untuk 

aktif dalam proses pembelajaran baik secara fisik maupun mental. Hal ini 

didukung oleh Faire dan Cosgrove yang menyatakan bahwa model jenis ini 

dibangun agar peserta didik mempunyai keinginan untuk bertanya dan 

menemukan jawabannya sendiri serta mampu mempengaruhi antara unsur 

dengan unsur lainnya.16 

Dalam model jenis ini, peserta didik diberikan kesempatan agar 

terlibat aktif dalam pembelajaran dengan membuat pertanyaan sesuai topik 

dan kemudian menyelidiki pertanyaan tersebut. Peran guru di sini hanya 

sebagai fasilitator yang membantu peserta didik jika terjadi kendala ataupun 

kesulitan. Guru akan mengumpulkan pertanyaan dari peserta didik kemudian 

mencatatnya di papan tulis. Pertanyaan yang sudah terkumpul akan dipilih 

secara acak oleh peserta didik dan kemudian diselidiki jawabannya. Model 

jenis ini membuat peserta didik lebih aktif dalam mengembangkan 

pengetahuan serta keterampilannya. Guru dalam pembelajaran interaktif, 

bukan hanya sekedar mengajar dengan menyampaikan pengetahuan kepada 

peserta didik, tetapi mengajar sebagai suatu proses mengatur lingkungan 

yang dapat merangsang peserta didik untuk belajar yang ditunjukkan dengan 

terjadinya proses interaksi, baik antara guru dengan peserta didik, antara 

sesama peserta didik maupun antara peserta didik dengan lingkungannya. 

Dengan demikian dengan adanya peran guru dalam mengasah 

kemampuan berpikir kritis dan interaktif santri dalam pembelajaran sejarah 

kebudayaan Islam maka segala jenis asumsi negatif terhadap mata pelajaran 

sejarah yang membosankan serta anggapan buruk terhadap santriwati yang 

rendah akan kemampuan dalam berpikir kritis dan interaktif akan hilang. 

 

16Saprin, dkk. Metodologi Penelitian Pendidikan Islam, h.20. 
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Upaya dalam pembentukan kemampuan berpikir kritis peserta didik yang 

optimal memerlukan adanya kelas yang interaktif, peserta didik berperan 

sebagai pemikir bukan seseorang yang diajar, sedangkan guru berperan 

sebagai fasilitator dan motivator yang membantu peserta didik dalam belajar. 

Penelitian ini sangat penting dilakukan sebagai bahan masukan bagi guru 

untuk dapat merancang pembelajaran yang tepat dalam meningkatkan 

kemampuan berpikir kritis siswa. 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas, maka yang menjadi rumusan 

masalah penelitian adalah sebagai berikut:  

1. Bagaimana Pembelajaran Sejarah Kebudayaan Islam di Pondok 

Pesantren Modern IMMIM Putri? 

2. Bagaimana kemampuan berpikir kritis santriwati di Pondok Pesantren 

Modern IMMIM Putri? 

3. Bagaiamana kemampuan Interaktif santriwati di Pondok Pesantren 

Modern IMMIM Putri? 

4. Apakah Pembelajaran SKI berpengaruh positif terhadap Kemampuan 

berpikir kritis santriwati di Pondok Pesantren Modern IMMIM Putri? 

5. Apakah Pembelajaran SKI berpengaruh positif terhadap Kemampuan 

Interaktif santriwati di Pondok Pesantren Modern IMMIM Putri? 

6. Apakah Pembelajaran SKI berpengaruh terhadap Kemampuan  

berpikir kritis secara bersama sama dengan kemampuan Interaktif 

santriwati di Pondok Pesantren Modern IMMIM Putri? 
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C. Hipotesis 

Hipotesis sangat di butuhkan oleh seorang peneliti untuk 

memudahkan memberikan gambaran terhadap rencana dan langkah 

penelitian yang akan dilakukan. Hipotesis berasal dari dua penggalan kata, 

yaitu “hypo” yang artinya di bawah dan “thesa” artinya kebenaran.17 Hipotesis 

adalah jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, dimana 

rumusan masalah penelitian telah dinyatakan dalam bentuk kalimat 

pernyataan. Dikatakan sementara, karena jawaban yang diberikan baru 

didasarkan pada teori yang relevan, belum didasarkan pada fakta-fakta 

empiris yang diperoleh melalui pengumpulan data.18 Berdasarkan 

pengamatan sementara yang dilakukan, maka hipotesisnya sebagai berikut: 

1. Terdapat pengaruh antara Pembelajaran Sejarah Kebudayaan Islam 

terhadap kemampuan berpikir kritis Santriwati Pondok Pesantren Modern 

Putri IMMIM Pangkep.” 

2. Terdapat pengaruh antara Pembelajaran Sejarah Kebudayaan Islam 

terhadap kemampuan Interaktif Santriwati Pondok Pesantren Modern Putri 

IMMIM Pangkep.” 

3. Terdapat pengaruh antara Pembelajaran Sejarah Kebudayaan Islam 

terhadap kemampuan berpikir kritis secara bersama sama dengan 

kemampuan Interaktif Santriwati Pondok Pesantren Modern Putri IMMIM 

Pangkep.” 

 

 

 

 

17Masrukhin, Metodologi Penlitian Kuantitatif (Media Ilmu Press Kudus, 2015), h. 2. 

18 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif dan R&D (Bandung : Alfabets 2014), h. 64. 
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D. Defenisi Operasional dan Ruang Lingkup Pembahasan 

Ruang lingkup pada penelitian ini dibatasi pada lokasi penelitian dan 

variabel penelitian. Penelitian ini dilakukan di Pondok Pesantren Modern 

Putri IMMIM Pangkep beralamat di Jl. H. Fadeli Luran, Biraeng, Minasatene-

Pangkajene Kepulauan. Adapun objek penelitiannya yaitu santriwati di 

jenjang SMA. 

Penelitian ini menggunakan 3 variabel yakni variabel bebas yaitu 

Pengaruh Pembelajaran SKI, terhadap kemampuan critical thingking dan 

interaktif santriwati sebagai variabel terikat. Untuk memberikan arah dan 

menghindari kesalahan dalam penafsiran pada penelitian ini, maka berikut 

defenisi operasional dari variabel-variabel tersebut. 

1. Variabel X: Pembelajaran Sejarah Kebudayaan Islam 

Mata pelajaran sejarah sesuai Kompotensi Inti (KI) dan Kompotensi 

Dasar KMA No. 183-184 Tahun 2019 Mata Pelajaran Sejarah Kebudayaan 

Islam Kelas XII Madrasah Aliyah pada Semester Ganjil meminta santri untuk 

memahami, menerapkan , dan menganalisis pengetahuan factual, konseptual, 

procedural, dan metakognitif berrdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu 

pengetahuan sejarah kebudayaan Islam. Kompotensi tersebut membuktikan 

adanya proses berpikir kritis dan interaktif yang dalam revisi taksonomi 

bloom termasuk kedalam proses berpikir ranah C4 (menganalisis), C5 

(mengevaluasi), dan C6 (mencipta).19  Selain itu, pembelajaran sejarah tidak 

hanya mempelajari materi pelajaran yang ada tetapi juga mengaitkan materi 

pelajaran dengan isu-isu sosial yang terjadi untuk memecahkan masalah 

 
19Debby Eka dan K. Wulandari. Pemahaman Guru Sejarah Alumni Program Studi S1 

Pendidikan Sejarah Universitas Negeri Surabaya di SMA Muhammadiyah 4 Surabaya terhadap 
Soal Berbasis Hots (Hingher Order Thingking Skill). Avatar e-Journal Pendidikan Sejarah. 
Volume 6 Tahun 2018 No. 1, hal. 77. 
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secara kolaboratif agar dapat menelusuri masa depan.20  

Adapun materi Pelajaran Sejarah Kebudayaan Islam yang mampu 

meningkatkan kemampuan berpikir kritis dan interaktif  santriwati seperti 

proses masuknya Islam di Indonesia, Sejarah Kerajaan Islam di Indonesia, 

dan perkembangan peradaban Islam. Salah satu teori yang telah 

membuktikan bahwa pemikiran sejarah berperan penting dalam membangun 

pemikir kritis dalam mempelajari sejarah karena berorientasi seperti 

sejarawan dalam meneliti sejarah.21 Seorang pemikir kritis mampu 

menganalisis informasi, memunculkan  dan menyusun pertanyaan terkait 

masalah, mengevaluasi informasi, menilai informasi yang relevan 

menggunakan ide-ide abstrak, berpikir terbuka, serta mengomunikasikan 

suatu informasi dengan efektif. 

Berdasarkan hasil wawancara dengan guru Mata Pelajaran Sejarah 

SMA IMMIM Pangkep menunjukkan bahwa dalam proses pembelajaran 

sejarah, strategi yang digunakan yakni dengan strategi kooperatif dengan 

metode diskusi. Akan tetapi, dalam realitas pelaksanaannya, guru sering 

menggunakan metode ceramah ketika proses pembelajaran. Selain itu, saat 

kegiatan diskusi berlangsung dalam proses pembelajaran peserta didik 

kurang optimal dalam melakukan serangkaian kemampuan berpikir kritis 

karena dalan kegiatan diskusi santri masih ada beberapa santriwati yang 

pasif dan kurang mengeluarkan pendapat sehingga proses pembelajaran 

yang berlangsung belum mampu memfasilitasi santri untuk dapat berpikir 

kritis dan bertentangan dalam upaya pemecahan masalah. 

 
20 Ferguson. Teaching Issue – Centered History. In Ronald W. Evans and David Warren 

Saxe, Handbook on Teaching History (Washinton: National Council for the Social Students 
tahun 1996), hal 142-150.  
 

21Seixas, P. “A Model of Historical Thingking Education Philosophy and Theory 
(Journal Of Curriculum Studies 2017), hal 593-605.   
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Kegiatan berpikir kesejahteraan penting karena sejarawan dalam 

memperoleh sebuah informasi tidak langsung dituliskan dalam catatan 

sejarah. Harus ada tahapan yang dilewati yaitu memalui metode penelitian 

sejarah sehinggah data yang dihasilkan dapat dipertanggungjawabkan. 

Tahapan metode peneltian sejarah yakni kritik, interpretasi, dan histografi. 

Kegiatan berpikir kesejarahan ini dapat dibangun melalui pembelajaran 

sejarah. 

Tabel 1.1 Kompetensi Inti (KI) dan Kompetensi Dasar (KD) 

KMA No. 183-184 Tahun 2019 

Mata Pelajaran Sejarah Kebudyaan Islam Madrasah Aliyah 

Kompetensi Inti Kompetensi Dasar 

1.Memahami, menerapkan dan 

menganalisis pengetahuan factual, 

konseptual, procedural, dan 

metakognitif berdasarkan rasa ingin 

tahunya tentang ilmu pengetahuan, 

teknologi, seni, budaya, dan humaniora 

dengan memperoleh wawasan 

kemanusiaan,kebangsaan,kenegaraan,

dan peradaban terkait penyebab 

fenomena dan kejadian, serta 

menerapkan pengetahuan procedural 

pada bidang kajian yang spesifik sesuai 

dengan bakat dan minatnya untuk 

memecahkan masalah 

1.1. Menganalisis jalur dan proses 

awal masuknya Islam di Indonesia 

1.2. Menganalisis sejarah kerajaan 

Islam di Indonesia 

1.3. Menganalisis biografi dan asal-

usul Walisanga dan perannya 

dalam mengembangkan Islam di 

Indonesia 

1.4. Menganalisis peranan kerjaan-

kerajaan awal Islam terhadap 

perkembangan Islam di Indonesia 

1.5. Menganalisis peran umat Islam 

pada masa penjajahan dan 

kemerdekaan  

2.Mengolah, menalar, dan menyaji 2.1. Membuat kerangka hasil 
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Kompetensi Inti Kompetensi Dasar 

dalam ranah konkret dan ranah 

abstrak terkait dengan pengembangan 

dari yang dipelajarinya di sekolah 

secara mandiri, dan mampu 

menggunakan metode sesuai kaidah 

keilmuan 

analisis mengenai jalur dan proses 

awal masuknya Islam di Indonesia  

2.2. Menyimpulkan keterkaitan 

sejarah kerajaan Islam dengan 

pembentukan sikap cinta tanah air 

dan bela Negara di Indonesia 

2.3. Menyajikan analisis strategi 

dakwah yang dikembangkan oleh 

Walisanga daan Implemetasi pada 

konteks kekinian di Indonesia 

2.4. Menilai peranan kerjaan awal 

Islam terhadap perkembangan 

Islam di Indonesia 

2. Variabel Y1: Critical Thingking 

 Tujuan utama pendidikan salah satunya yaitu mengajarkan peserta 

didik untuk berpikir kritis.22 Pendidikan menjadi sarana untuk 

mempersiapkan peserta didik bergabung dalam angkatan kerja yang mampu 

memecahkan masalah, berpikir analitis dan kritis sehingga mereka dapat 

menjadi tenaga kerja yang profesional dan produktif yang menghasilkan 

pengetahuan.  

Critical Thinking artinya berpikir kritis atau dapat dipahami sebagai 

pola pikir yang tidak menerima informasi secara mentah. Menurut Robert 

Ennis, memberikan defenisi berpikir kritis sebagai “reasonable reflective  

 
22Kazempour. The Effect of Inquiry – Based Teaching on Criical Thingking of  Student 

(Journal of Social, Issue & Humanities 2013) hal. 23-27. 
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thingking fosused on deciding what that to believe or do”. Ennis menekankan 

defenisi berpikir kritis yang dikembangkan pada cara bagaimana seseorang 

mengambil keputusan atau dengan kata lain membuat pertimbangan atas 

sesuatu. Terdapat lima konsep dan karasteristik defenisi berpikir kritis yaitu 

praktis, reflektif, rasional, terpercaya, dan bertindak. Peneliti menyimpulkan 

bahwa kemampuan berpikir kritis umumnya melibatkan kemampuan untuk 

mengambil keputusan dengan cara yang bijak. Selain itu, berdasarkan definisi 

tersebut, berpikir kritis juga suatu pemahaman untuk menghasilkan 

keputusan yang paling optimal. Berpikir kritis dipahami sebagai salah 

satu soft skill yang sangat penting karena dengan memiliki pikiran yang kritis, 

suatu permasalahan dan keputusan dapat diselesaikan dengan tepat. Upaya 

dalam pembentukan kemampuan berpikir kritis peserta didik yang optimal 

memerlukan adanya kelas yang interaktif, peserta didik berperan sebagai 

pemikir bukan seseorang yang diajar, sedangkan guru berperan sebagai 

fasilitator dan motivator yang membantu peserta didik dalam belajar. 

Penelitian ini sangat penting dilakukan sebagai bahan masukan bagi guru 

untuk dapat merancang pembelajaran yang tepat dalam meningkatkan 

kemampuan berpikir kritis siswa. Ennis membagi 12 indikator keterampilan 

berpikir kritis yang di kelompokkan dalam 5 kelompok keterampilan pada 

tabel berikut:  

Tabel 1.2 Tabel Keterampilan Berpikir Kritis 

No  Indikator 

1 Elementary Clarification 

2 Basic Support 

3 Inference 

4 Advance Clarification  
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5 Strategy and tactic 

Indikator yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah indikator 

berpikir kritis yang dikembangkan oleh Ennis. Penelitian ini menggunakan 

kelima indikator dengan komponen-komponen yang yang disesuaikan 

sebagai berikut: 

Tabel 1.3 Tabel Komponen berpikir kritis 

No  Komponen Indikator 

1 Memfokuskan pertanyaan 

2 Menganalisis argumen 

3 Mempertimbangkan kredibilitas suatu sumber 

4 Mengobservasi dan mempertimbangkan hasil obeservasi 

5 Membuat deduksi dan mempertimbangkan hasil deduksi  

6 Membuat induksi dan mempertimbangkan hasil induksi  

7 Membuat dan mempetimbangkan nilai keputusan  

8 Mendefenisikan istilah 

9 Mengidentifikasi asumsi 

10 Memutuskan suatu tindakan 

Indikator tersebut akan dijadikan pedoman pembuatan tes 

kemampuan berpikir kritis yang matematis. Tes kemampuan berpikir kritis 

merupakan instrumen untuk mengukur kemampuan berpikir kritis 

santriwati. 

3. Variabel Y2: Interaktif 

Kemampuan Interaktif  dikutip dari KBBI arti interaktif adalah bersifat 

saling melakukan aksi antar hubungan saling aktif. Secara umum, interaktif 

berarti terdapat aksi dua arah dan terjadi hubungan timbal balik antara satu 

dengan yang lainnya. Beker mengatakan bahwa “kemampuan interaktif 
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merupakan perpaduan antara pengetahuan (kognitif) dengan fisik, dimana 

fisik akan memunculkan ketanggapan dalam bertindak (reaksi)”. Sehingga 

kemampuan interaktif Dalam banyak hal interaktif sangat dibutuhkan agar 

dapat terjadi hubungan dan mencapai tujuan tertentu. Saling aktif antara 

kedua belah pihak atau lebih dibutuhkan agar terjadi hubungan timbal balik 

antara keduanya. 

Interaktif dalam pembelajaran merupakan suatu metode 

pembelajaran yang dapat digunakan oleh guru dengan melibatkan peran 

peserta didik selama pembelajaran berlangsung. Para peserta didik dapat 

berperan aktif dalam pembelajaran seperti memberikan tanggapan terhadap 

materi yang disampaikan oleh guru. 

Interaktif memiliki dua indikator yaitu kontak sosial dan komunikasi. 

Menurut Bali faktor yang dapat mempengruhi interaksi adalah sebagai 

berikut: 

a. Imitasi, merupakan aktivitas yang dilakukan individu dalam meniru 

individu lain yang diamatinya ketika menghadapi situasi dan keadaan 

tertentu 

b. Sugesti, merupakan penilaian terhadap individu yang berdasarkan sudut 

pandang atau sikap 

c. indentifikasi, merupakan kecenderungan individu untuk menjadi identik 

dengan orang lain yang dikagumi 

d. simpati, merupkan suatu ketertarikan individu untuk memahami pihak 

lain 

Berikut indikator setiap variabel yang telah peneliti kelompokkan 

dalam bentuk tabel : 
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Tabel 1.4 Indikator Variabel X, Y1, dan Y2 

No Variabel Indikator Variabel 

1 

1. 

 

Pembelajaran SKI 

1. Analisis sumber Sejarah 

2. Kontekstualisasi Sejarah 

3. Perkembangan pemikiran dan 

kebudayaan 

4. Perbandingan budaya 

2. Berpikir kritis 1. Kemampuan Menganalisis                       

2. Kemampuan Mensintesis                               

3.  Kemampuan Pemecahan Masalah                

4.  Kemampuan Menyimpulkan                          

5. Kemampuan Mengevaluasi 

3. Interaktif 1.  Menciptakan suasana kelas yang 

meneyanangkan                                                   

2.  Media belajar menarik                                      

3.  Membentuk kelompok diskusi 

E. Kajian Pustaka 

Untuk mengetahui orisinalitas penelitian yang dilakukan dan sejauh 

mana pengaruh pembelajaran pendidikan agama Islam terhadap kemampuan 

santri, dalam hal ini telah dilakukan beberapa penelitian terdahulu. 

Penelitian dalam bentuk tesis dilakukan oleh beberapa mahasiswa, sebagai 

berikut: 

1. Rani Oktapiani, Pascasarjana dengan Program Studi Pendidikan 

Sejarah, Universitas Pendidikan Indonesia 2023, dengan judul Tesis Pengaruh 
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Pembelajaran Sejarah Berbasis Kearifan Lokal Situs Tinggi Hari Terhadap 

Kemampuan Critical thingking dan Kesadaran Sejarah. Tujuan Penelitian ini 

adalah untuk mengetahui apakah terdapat pembelajaran berbasis kearifan 

lokal yaitu Situs Tinggi hari terhadap kemampuan critical thingking dan 

kesadaran sejarah peserta didik. Hasil dari penelitian ini menunjukkan 

bahwa (1) terdapat pengaruh pembelajaran sejarah berbasis kearifan lokal 

situs tinggi hari terhadap kemampuan critical thingking peserta didik. 

Penelitian ini sangat berkontribusi terhadap rencana penelitian saya karna 

dilihat dari judulnya yaitu mengenai peningkatan kemampuan critical 

thingking melalui pengaruh pembelajaran sejarah yang relevan dengan pokok 

masalah yang saya hadapi, yang menjadi perbedaan dengan penelitian saya 

ada pada variabel Y2,penelitian ini mencari seberapa besar kesadaran sejarah 

sedangkan penelitian saya pribadi membahas tentang kemampuan Interaktif  

2. Dewi Susanti, Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sultan Syarif 

Kasi Riau 2020, dengan judul Tesis Pengaruh Motivasi dan Kreativitas Belajar 

terhadap Prestasi Belajar Peserta didik pada Mata Pelajaran Fiqih di 

Madrasah Aliyah 1 Pekanbaru. Penelitian ini berdasarkan pada masalah 

rendahnya prestasi belajar siswa. Metode penelitian menggunakan jenis 

penelitian kuantitatif menggunakan teknik analisa correlational. Hasil 

penelitian Dapat disimpulkan bahwa ada pengaruh antara motivasi dan 

kreativitas belajar terhadap prestasi belajar peserta didik pada Mata 

Pelajaran pada mata pelajaran Fiqihdi Madrasah Aliyah 1 Pekanbaru. 

Penelitian ini cukup relevan dengan rencana penelitian saya karna berkaitan 

dengan pengaruh motivasi dan pengaruh pembelajaran, hanya yang 

membedakan di mata pelajaran fiqih sedangkan penelitian saya mata 

pelajaran sejarah. 
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3. Yusni Harahap, Pascasarjana Jurusan Pendidikan Islam Konsentrasi 

Pendidkan Agama Islam dengan Judul Tesis Pengaruh Motivasi Belajar dan 

Disiplin Belajar Terhadap Prestasi Belajar Al-Qur’an Hadist Kelas X MAN 

Binjai Tahun 2015-2016. Penelitian ini bertujuan untuk: (1) Mengetahui 

pengaruh motivasi belajar terhadap disiplin belajar Alquran Hadī s Kelas X 

Peserta didik MAN Binjai TA.2015- 2016, (2) Mengetahui pengaruh disiplin 

belajar terhadap prestasi belajar Alquran Hadī s Kelas X MAN Binjai TA. 2015-

2016, (3) Mengetahui pengaruh motivasi belajar dan disiplin belajar 

terhadap prestasi belajar Alquran Hadī s Kelas X MAN Binjai TA. 2015-2016 

secara bersama-sama. Hasil Penelitian : (1) Terdapat pengaruh positif dan 

signifikan antara Motivasi Belajar terhadap Prestasi Belajar Alquran Hadī s 

Kelas X MAN Binjai TA. 2015-2016. Relevansi dari penelitian ini adalah 

kesamaan dalam mengetahui pengaruh antara variabel X terhadap variabel Y, 

hanya yang menjadi perbedaan yaitu pengaruh motivasi belajar sedangkan 

rencana penelitian saya yaitu pengaruh pembelajaran sejarah. 

Dari beberapa kajian pustaka di atas, meskipun ada beberapa yang 

melakukan penelitian terhadap variabel-variabel yang penulis teliti pada tesis 

ini, namun belum ada secara khusus yang membahas tentang “Pengaruh 

Pembelajaran Sejarah Kebudayaan Islam terhadap Kemampuan Critical 

thingking dan Interaktif Santriwati Pondok Pesantren Modern Putri IMMIM.  

F. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah diatas, maka tujuan 

dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

a. Untuk membuktikan adanya pengaruh pembelajaran sejarah kebudayaan 

Islam terhadap kemampuan critical thingking santriwati IMMIM Putri 
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b. Untuk membuktikan adanya pengaruh pembelajaran sejarah kebudayaan 

Islam terhadap kemampuan Interaktif santriwati IMMIM Putri 

2. Kegunaan Penelitian 

a. Secara Teoritis 

Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan sebuah khazanah 

keilmuwan, masukan dan informasi, saran atau masukan terkait dengan 

pengaruh pembelajaran SKI terhadap kemapuan critical thingking dan 

interaktif santriwati. 

b. Secara Praktis 

1) Bagi sekolah, Hasil penelitian ini dapat memberikan sumbangan yang 

bermanfaat bagi sekolah dengan adanya informasi yang diperoleh 

sehingga dapat dijadikan sebagai bahan kajian bersama agar dapat 

meningkatkan kualitas sekolah. 

2) Bagi guru, diharapkan dapat memberikan tambahan pengetahuan 

tentang Model pembelajaran yang tepat untuk meningkatkan 

kemampuan berpikir kritis dan interaktif santriwati. 

3) Bagi peneliti, dapat memperluas wawasan dan pengetahuan peneliti 

tentang pengaruh pembelajaran sejarah kebudayaan Islam terhadap 

kemampuan berpikir kritis dan interaktif santriwati. 
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 BAB II 

TINJAUAN TEORITIS 

A. Pembelajaran SKI 

1. Pengertian Pembelajaran SKI 

Pembelajaran merupakan interaksi antara subjek belajar dengan 

sumber belajar pada suatu lingkungan belajar yang secara sengaja 

direncanakan atau dibuat untuk mencapai tujuan tertentu. Menurut Trianto, 

Pembelajaran merupakan aspek kegiatan manusia yang kompleks yang tidak 

sepenuhnya dapat dijelaskan.1 Pembelajaran merupakan proses komunikasi 

dua arah yaitu mengajar dilakukan pihak guru sebagai pendidik, sedangkan 

belajar oleh peserta didik.  

Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional No. 20 Tahun 2003 

menyatakan pembelajaran adalah proses interaksi peserta didik dengan 

pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar pembelajaran 

sebagai proses belajar yang dibangun oleh guru untuk mengembangkan 

kreatifitas berpikir yang dap at meningkatkan kemampuan berpikir peserta 

didik serta dapat meningkatkan kemampuan mengkrontruksikan 

pengetahuan baru sebagai upaya meningkatkan penguasaan yang baik 

terhadap materi pelajaran. Sementara, pembelajaran berkaitan dengan 

Sejarah Kebudayaan Islam yang tidak terlepas dari cerita sejarah pada masa 

lalu yang mengajarkan nilai-nilai kebaikan yang sesuai dengan kategori 

perjalanan sejarah kebudayaan Islam pada masa lalu. Sej arah selalu identik 

dengan masa lalu yang bisa dikenang dalam ingatan tergantung dari sejarah 

yang dialami. Secara etimologi, Sejarah berasal dari bahasa arab yang 

mengambil dari kata “al-syajarah” yang berarti “pohon”. Sementara secara 

 

1Arsyad, A. Media Pembelajaran (Ja karta: Rajawali Pers), h. 30. 
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terminologi terdapat perbedaan bagi para peneliti sejarah itu sendiri. Al-

Maqiri menjelaskan bahwa “Sejarah ialah memberikan informasi tentang 

sesuatu yang pernah terjadi” yang selalu dihubungkan dengan masa kini dan 

masa depan. Sejarah sangat penting untuk dipelajari, karena dapat 

membantu kita untuk memecahkan tentang permasalahan masa lalu. Oleh 

karena itu, sejarah adalah pelajaran yang sangat penting dan berharga untuk 

dipelajari dan diambil hikmahnya dari sejarah tersebut. 

Berdasarkan pengertian diatas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa 

sejarah mengandung arti ketentuan masa atau waktu yang merupakan 

kejadian atau peristiwa yang benar-benar terjadi dimasa lampau. Peristiwa 

tersebut banyak mengandng ibrah yang perlu diceritakan kepada generasi 

penerus saat ini, agar sejarah tidak terkubur seperti terkuburnya manusia di 

tanah, apabila telah mengalami kematian. Peristiwa sejarah bukan hal yang 

demikian, karena sejarah mempunyai peran yang berarti dalam kehidupan 

manusia, termasuk juga peran dalam mendidik. Sementara  pada penjelasan 

berikutnya adalah berkaitan dengan kebudayaan “kebudayaan berasal dari 

bahasa sansekerta “buddhayah” yang merupakan bentuk jamak dari “budhi” 

atau “akal”. Menurut Sidi Gazalba, menjelaskan bahwa kebudayaan adalah 

cara berpikir dan cara merasa yang menyatakan diri dalam seluruh segi 

kehidupan sekelompok manusia yang membentuk kesatuan sosial dalam 

suatu ruang dan waktu. Sedangkan dalam bahasa arab, kebudayaan adalah 

bentuk ungkapan tentang semangat mendalam suatu masyarakat.  

Beberapa argumen yang telah diutarakan tersebut dari mulai 

pembelajaran, sejarah, kebudayaan, dan Islam sendiri, sehingga dapat di tarik 

kesimpulan bahwa pembelajaran sejarah kebudayaan Islam adalah proses 

perubahan tingkah laku anak menjadi hal yang baik, setelah mengalami cerita 
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pada masa lalu dari mata pelajaran sejarah kebudayaan Islam itu sendiri. 

Peranan guru dalam menceritakan sejarah sangat menentukan ketertarikan 

santri terhadap pelajaran sejarah bukan hanya menguasai tentang sejarah, 

tetapi mengetahui inti dari pelajaran sejarah kebudayaan Islam tersebut. Isi 

dari mata pelajarannya tidak terlepas dari kisah Rasulullah Saw beserta 

Sahabatnya maupun cerita tentang tokoh-tokoh Islam lainnya. Oleh karena 

itu, untuk mempelajari sejarah kebudayaan  tersebut sangat penting dan hal 

itu akan mengetahui hubungan sejarah kebudayaan Islam dengan sejarah 

pendidikan Islam. Muatan nila-nilai pada mata pelajaran sejarah kebudayaan 

Islam ini mengandung banyak nilai kebaikan yang sesuai dengan karasteristik 

santriwati di Pondok Pesantren Modern Putri IMMIM.2 

Sejarah sangat penting untuk diketahui oleh santriwati, karena sejarah 

merupakan pendidikan untuk mengetahui masa lalu yang dialami sedemikian 

mungkin untuk mereka pelajari. Apalagi dalam proses belajar mengajar pada 

mata pelajaran sejarah kebudayaan Islam yang menceritakan tentang kisah 

yang bertujuan agar mereka mengetahui bagaimana pelajaran sejarah para 

sahabat untuk memperjuangkan agama Islam. 

2. Tujuan Pelajaran Sejarah Kebudayaan Islam  

Tujuan dari mata pelajaran ini adalah untuk menyiapkan peserta didik 

dalam memahami sejarah agar menjadi pembelajaran dalam hidupnya. Hasil 

dari tujuan tersebut yang nantinya akan dapat memberikan “bimbingan, 

pengajaran, latihan, keteladanan, penggunaan pengalaman dan pembiasaan”. 

Keberhasilan dari hasil mata pembelajaran ini, tidak terlepas dari peran Guru 

yang profesional. Secara khusus, tujuan dari pembelajaran Sejarah 

 

2Aslan & Suhari, Pembelajaran Kebudayaan Islam (CV. Razka Pustaka, 2018), h. 40-
45. 
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Kebudayaan Islam di Madrasah Ibtidaiyah adalah sebagai berikut: 

 Pertama, Pemberian pengetahuan tentang sejarah Islam dan 

kebudayaan kepada peserta didik. Pengetahuan dalam hal ini yang sangat 

ditekankan adalah dalam ranah kognitifnya, sehingga peserta didik dapat 

membedakan sesuatu perbuatan yang baik dan buruk sesuai dengan hati 

nuraninya.  

Kedua, Mengambil ibrah dan nilai serta makna yang terdapat dalam 

sejarah serta hikmah yang terdapat didalamnya. Namun, tujuan yang 

utamanya dari ibrah tersebut adalah dapat dijadikan pelajaran dan 

pembentukan perilaku anak didik melalui pesan dan kesan yang terdapat 

dalam Pembelajaran Sejarah Kebudayaan Islam. Pesan berarti sarana melalui 

cerita sejarah dan dari cerita tersebut membawa kesan bagi anak didik, dari 

Guru yang menceritakan tentang cerita sejarah tersebut. 

Ketiga, Menanamkan penghayatan dan kemauan yang kuat untuk 

berakhlaq mulia berdasarkan cerminan atas fakta sejarah yang ada. Guru 

menjadi cermin bagi peserta didik, sehingga cerita yang disampaikan oleh 

Guru, memang benar adanya.  

Keempat, Membekali peserta didik untuk membentuk kepribadiannya 

berdasarkan tokoh-tokoh keteladanan sehingga terbentuk kepribadian yang 

luhur. Guru harus bisa menceritakan dengan sebaik mungkin dan seoptimal 

mungkin, agar tokoh yang baik menjadi teladan bagi peserta didik yang 

mendengarnya. 

3. Ruang Lingkup Pembelajaran Sejarah Kebudayaan Islam 

Ruang lingkup sejarah kebudayaan Islam dirancang secara sitematis 

berdasarkan peristiwa dan periode sejarah yang ada, tingkat Madrasah Aliyah 

(MA) dikaji tentang sejarah peradaban Islam dan gerakan pembaharuan di 
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dunia Islam serta perkembangan Islam di Indonesia 

4.  Metode Pembelajaran Sejarah Kebudayaan Islam  

Metode pembelajaran sangat erat kaitannya dengan efektifitas 

pembelajaran, salah satunya pembelajaran sejarah kebudayaan Islam. Kamus 

besar bahasa indonsia memberikan arti metode sebagai cara kerja yang 

bersistem untuk memudahkan pelaksanaan guna mencapai apa yang telah 

ditentukan. 

Secara istilah, metode diartikan sebagai jalan yang ditempuh oleh 

seseorang supaya sampai pada tujuan tertentu, baik dalam lingkungan atau 

perniagaan maupun dalam kaitan ilmu pengetahuan dan lainnya. Berangkat 

dari pembahasan di atas, bila dikaitkan dengan pembelajaran sejarah 

kebudayaan Islam maka dapat diuraikan bahwa  metode pembelajaran 

sejarah kebudayaan adalah suatu cara atau jalan yang ditempuh yang sesuai 

dan serasi untuk menyajikan suatu hal sehingga tercapai suatu tujuan 

pembelajaran sejarah kebudayaan Islam yang efektif dan efisien sesuai yang 

diharapkan.  

a. Macam-Macam Metode Pembelajaran 

Secara garis besar metode yang sering digunakan dalam pembelajaran 

Sejarah Kebudayaan Islam antara lain: 

1) Metode Ceramah 

Dalam metode ceramah proses belajar mengajar yang dilaksanakan 

oleh guru umumnya didominasi dengan cara ceramah. Metode ceramah 

adalah metode yang boleh dikatakan metode tradisional, karena sejak dulu 

metode ini telah dipergunakan sebagai alat komunikasi lisan antara guru 

dengan anak didik dalam proses belajar mengajar. Metode ini sudah sangat 

lama digunakan dalam kegiatan pembelajaran, khususnya pada kegiatan 
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pembelajaran yang bersifat konvensional atau pembelajaran yang berpusat 

pada guru. Demikian juga dengan peserta didik, mereka akan belajar 

manakalah ada guru yang memberikan materi pembelajaran melalui 

ceramah.  

2) Metode Diskusi 

Metode diskusi adalah suatu cara mengelola pembelajaran dengan 

penyajian materi melalui pemecahan masalah atau analisis sistem produk 

teknologi yang pemecahannya sangat terbuka. Suatu diskusi dinilai 

menunjang keaktifan peserta didik bila diskusi itu melibatkan semua anggota 

diskusi dengan menghasilkan suatu pemecahan masalah. 

Jika metode ini dikelola dengan baik, antusiasme peserta didik untuk 

terlibat dalam forum ini sangat tinggi. Tata caranya sebagai berikut: 

a. Harus ada pimpina diskusi 

b. Topik yang menjadi bahan diskusi harus menarik 

c. Peserta diskusi dapat menerima dan memberi 

d. suasana tanpa tekanan 

Tujuan penggunaan metode diskusi dalam kegiatan pembelajaran 

seperti yang diugkapkan killen adalah memecahkan suatu permasalahan, 

menjawab pertanyaan, menambah dan memahami pengetahuan peserta 

didik, serta menuntun membuat suatu keputusan. 

3) Metode Tanya jawab 

Metode tanya jawab adalah suatu cara mengelolah pembelajaran 

dengan menghasilkan pertanyaan yang mengarahkan peserta didik 

memahami materi tersebut. Metode tanya jawab akan menjadi efektif bila 

materi yang menjadi topik bahasan menarik, menantang dan memiliki nilai 

aplikasi tinggi. Pertanyaan yang diajukan bervariasi, meliputi pertanyaan 
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tertutup dan pertanyaan terbuka yang pastinya disajikan secara terbuka. Jadi, 

metode tanya jawab adalah interaksi dalam kegiatan pembelajaran yang 

dilakukan dengan komunikasi verbal yaitu dengan memberikan peserta didik 

pertanyaan untuk dijawab, disamping itu juga memberikan kesempatan pada 

peserta didik untuk mengajukan pertanyaan kepada guru. 

4) Metode Pemberian Tugas 

Metode pemberian tugas adalah cara mengajar atau menyajikan 

materi melalui penugasan peserta didik untuk melakukan suatu pekerjaan. 

Pemberian tugas dapat secara individual atau kelompok yang jenis soalnya 

bisa sama dan bisa pula berbeda. 

5) Metode Demonstrasi 

Metode demonstrasi adalah cara pengelolaan pembelajaran dengan 

memperagakan atau mempertunjukkan kepada peserta didik suatu proses, 

situasi, benda, atau cara kerja suatu produk teknologi yang sedang dipelajari. 

Demonstrasi dapat dilakukan dengan menunjukan benda baik yang  

sebenarnya maupun tiruan yang disertai dengan penjelasan lisan. 

6) Metode Pemecahan Masalah 

Metode ini merupakan metode yang dilakukan dengan memberikan 

suatu permasalahan, yang kemudian dicari penyelesaiannya dengan dimulai 

dari mencari data sampai pada kesimpulan. 

7) Metode Tutorial  

Metode ini adalah suatu proses pengelolaan pembelajaran yang 

dilakukan melalui proses bimbingan yang diberikan oleh guru kepada peserta 

didik baik secara perorangan atau kelompok kecil peserta didik. 

Pembelajaran pendidikan teknologi dasar, metode ini banyak digunakan 

khususnya pada saat peserta didik sudah terlibat dalam kerja kelompok.  
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8) Metode Eksperimen 

Metode eksperimen adalah suatu cara pengelolaan pembelajaran 

dimana peserta didik melakukan aktivitas percobaan dengan mengalami dan 

membuktikan sendiri sesuatu yang dipelajarinya. Metode ini peserta didik 

diberi kesempatan untuk mengalami sendiri atau melakukan sendiri dengan 

mengikuti suatu proses, mengamati suatu objek, menganalisis, membuktikan, 

dan menarik kesimpulan sendiri tentang obyek yang dipelajari. 

B. Kemampuan Berpikir Kritis 

Salah satu upaya untuk mengembangkan kualitas pembelajaran 

adalah dengan menggunakan metode pembelajaran yang mengaktifkan 

peserta didik. Pada dasarnya, tujuan dari suatu pembelajaran 

menggambarkan kepada bentuk tingkah laku atau kemampuan yang 

diharapkan dapat memiliki dapat dimiliki peserta didik setelah proses 

pembelajaran. Untuk mengetahui pencapaian belajar santriwati harus 

dilakukan evaluasi pembelajaran secara continue. Evaluasi pembelajaran 

diklasifikasikan kedalam tidak domain atau aspek, yakni aspek kognitif, aspek 

efektif, dan aspek psikomotor.   

Sesuai dengan konteks ini, aspek kognitif berkenaan dengan perilaku 

yang berhubungan dengan berpikir, mengetahui dan pemecahan masalah.3 

Kognitif adalah pembelajaran yang didomisili oleh hafalan verbalistik. 

Bagaimana seseorang bisa mengembangkan pola pikir, sikap, dan gerak 

motorik lanjut jika tidak ingat mengenai informasi terdahulu untuk 

mengubah perilaku. Karena berpikir diartikan sebagai penggunaan akal budi 

untuk mempertimbangkan dan memutuskan sesuatu, menimbang dalam 

 

3Lukmamul Hakim, Perencanaan Pembelajaran (CV Wacana Putra, Bandung, 2009), 
h. 101. 
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ingatan.4 Jadi, berpikir ini termasuk dalam aspek kognitif pada tingkatan 

pengetahuan, yang mana manusia dapat membangun kemampuan kognitif 

melalui tindakan yang termotivasi dengan sendirinya terhadap 

lingkungannya. 

Berpikir adalah daya yang paling utama dan merupakan ciri yang khas 

yang membedakan manusia dengan hewan. Berpikir adalah suatu keaktifan 

pribadi manusia yang mengakibatkan penemuan yang terarah kepada suatu 

tujuan dalam berpikir untuk menemukan pemahaman atau pengertian yang 

dikehendaki.5 Berpikir merupakan tingkah laku mental yang merupakan 

bagian dari kegiatan mental sehari-hari pada asetiap orang. Jadi, bisa 

dikatakan bahwa berpikir merupakan sebuah kegiatan wajib yang pasti 

dilakukan oleh setiap individu atau manusia normal pada umumnya dalam 

kehidupan sehari-hari. 

Berpikir pada dasarnya merupakan rangkaian proses kognisi yang 

bersifat pribadi atau pemrosesan informasi yang berkelangsungan selama 

munculnya stimulus sampai dengan munculnya respons.6 Manusia 

mempunyai kemampuan kognitif yang sangat luar biasa yaitu berpikir, tetapi 

tidak dapat di sangkal bahwa manusia merupakan makhluk pemikir karena 

setiap orang akan di hadapkan pada suatu masalah yang bukan untuk 

dihindari melainkan untuk dipecahkan, maka setiap orang juga memiliki 

kemampuan berpikir kritis sehingga mereka dapat memikirkan langkah apa 

yang harus untuk memecahkan masalah serius yang mereka hadapi.  

Berpikir kritis berbeda dengan berpikir biasa atau berpikir rutin. 

 

4Wowo Sunaryo, Taksonomi Berpikir (PT Remaja Rosdakarya, Bandung, 2013), h. 1. 

5M. Ngalim Purwanto, Psikologi Pendidikan (Remaja Rosdakarya, Bandung, 1997),   
h. 43. 

6Abdul Rahman Shaleh dan Muhbob Abdul Wahab, Psikologi Suatu Pengantar dalam 
Prespektif Islam (Kencana, Jakarta, 2004), h. 231. 
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Berpikir kritis merupakan proses berpikir intelektual di mana pemikir 

dengan sengaja menilai kualitas pemikirannya, pemikir menggunakan 

pemikiran yang reflektif, independen, jernih dan rasional. Berpikir kritis 

mencakup keterampilan menafsirkan dan menilai pengamatan, informasi, 

dan argumentasi. Berpikir kritis meliputi pemikiran dan penggunaan alasan 

yang logis, mencakup keterampilan membandingkan, mengklasifikasi, 

melakukan pengurutan, menghubungkan sebab dan akibat, mendeskripsikan 

pola, membuat analogi, menyusun rangkaian, memberi alasan secara deduktif 

dan induktif, peramalan, perencanaan, perumusan hipotesis, dan 

penyampaian kritik. Berpikir kritis mencakup penentuan tentang makna dan 

kepentingan dari apa yang dilihat atau dinyatakan, penilaian argumen, 

pertimbangan apakah kesimpulan ditarik berdasarkan bukti-bukti 

pendukung yang memadai. 

Berpikir kritis adalah kegiatan berpikir yang di lakukan dengan 

mengoprasikan potensi intelektual untuk menganalisa, membuat 

pertimbangan dan mengambil keputusan secara tepat dan melaksakan secara 

benar.7 Keterampilan berpikir universal yang berguna untuk semua profesi 

dan jenis pekerjaan. Demikian juga berpikir kritis berguna dalam melakukan 

kegiatan membaca, menulis, berbicara, mendengarkan, berdiskusi, dan 

sebagainya, untuk mendapatkan hasil yang lebih baik. Analisis yang kritis 

dapat meningkatkan pemahaman tentang suatu masalah karena pemikiran 

yang analitis, diskriminatif, dan rasional, membantu memilih alternatif solusi 

yang berguna dan menyingkirkan solusi yang tak berguna. Pemikiran yang 

reflektif dan independen dapat menghindari keterikatan kepada keyakinan 

yang salah, sehingga memperkecil resiko untuk pengambilan keputussan 

 

7Sayatno, Menjelajah Pembelajaran Inovatif (Masmedia Buana Pustaka, Sidoarjo, 
2009), h. 105. 
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salah yang didasarkan pada keyakinan yang salah tersebut. Berpikir kritis 

juga merupakan kemampuan untuk menilai pernyataan dan membuat 

penilaian obyektif berdasarkan alasan yang di dukung dengan bukti, fakta, 

data, informasi yang benar, akurat, dan kuat. Sedangkan pemikiran kritis 

merupakan suatu bagian dari kecakapan praktis, yang dapat membantu 

dalam memahami bagaiamana alat-alat yang belum dikenal mengalami 

kerusakan, bagaimana menyusun istilah-istilah karya ilmiah, bagaimana 

menyelesaikan konflik pribadi dengan teman, atau bagaimana mengambil 

keputusan tentang jenis karir yang akan ditekuni.8 Jadi dalam berpikir kritis 

itu tidak hanya memikirkan dengan sengaja saja, tetapi juga meneliti 

bagaimana kita dan orang lain menggunakan bukti dan logika. 

Adapun pengertian lain tentang berpikir kritis yaitu sebagai berikut: 

a. Berpikir kritis adalah pemikiran yang masuk akal dan reflektif yang   

berfokus untuk memutuskan apa yang mesti dipercaya atau 

dilakukan.9 

b. Berpikir kritis merupakan sebuah proses yang terarah dan jelas yang 

di gunakan dalam kegiatan mental seperti memecahkan masalah, 

mengambil keputusan, membujuk, menganalisa asumsi, dan 

melakukan penelitian ilmiah.10 

c. Berpikir kritis adalah suatu sikap mau berpikir secara mendalam 

tentang masalah-masalah dan hal-hal yang berada dalam jangkauan 

pengalaman seseorang, pengetahuan tentang metode-metode 

pemeriksaan dan penalaran yang logis. 

 

8Desmita, Psikologi Perkembangan (PT Remaja Rosdakarya, Bndung, 2013), h. 161. 

9Alec Fisher, Critical thingking Sebuah Pengantar (Erlangga, Jakarta, 2002), h. 4. 

10Elaine B. Johson, Contextual Teaching dan Learning Menjadikan Kegiatan Belajar 
Mengajar Mengasyikkan dan Bermanfaat (Bandung, MLC 2006), h. 183. 
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Berdasarkan uraian diatas, berpikir kritis menuntut upaya keras 

untuk memeriksa setiap keyakinan atau pengetahuan asumtif berdasarkan 

bukti pendukungnya dan kesimpulan lanjutan yang diakibatkannya. Jadi, 

berpikir kritis menuntut interpretasi dan evaluasi terhadap obeservasi, 

komunikasi, dan sumber-sumber informasi lainnya. Lebih lanjut, pemikir 

yang kritis percaya ada banyak situasi dimana cara terbaik memutuskan apa 

yang mesti dipercaya atau dilakukan dengan memakai jenis berpikir kritis 

tertentu dan memakai metode yang tepat. 

Dengan demikian, kemampuan berpikir merupakan kemampuan yang 

sangat penting bagi setiap individu yang digunakan untuk memecahkan 

masalah dalam kehidupan sehari-hari. Kemampuan berpikir kritis yang kuat, 

memungkinkan individu untuk mengevaluasi argumen, memecahkan 

masalah, serta dapat menagmbil keputusan secara tepat dan bertindak benar. 

Ada 3 syarat diperlukan untuk memiliki kemampuan berpikir kritis:  

1. Sikap untuk menggunakan pemikiran yang dalam di dalam melihat 

suatu permasalahan, dengan menggunakan pengalaman dan bukti 

yang ada. 

2. Pengetahuan tentang metode untuk bertanya dan mengemukakan   

alasan dengan logis. 

 3. Keterampilan untuk menerapkan metode tersebut. 

Menurut Ennis, ada 12 indikator keterampilan berpikir kriteria yang 

dikelompokkan dalam 5 kelompok keterampilan berpikir seperti pada tabel 

berikut.11 

 

 

11Kurniasari, Yuyun. “Pengaruh Pembelajaran IPS Terpadu Terhadap Peningkatan 
Kemampuan Critical thingking dan Bermakna Pada Peserta didik” (Univeristas Pendidikan 
Indonesia, 2014), h. 65. 
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Tabel 2.1 Indikator keterampilan berpikir 

Berpikir Kritis Sub Berpikir Kritis 

Memberikan penjelasan 

sederhana 

Memfokuskan pertanyaan 

Menganalisis argument 

Bertanya dan menjawab pertanyaan 

tentang suatu penjelasan dan tantangan 

Membangun 

keterampilan dasar 

Mempertimbangkan kredibilitas suatu 

sumber 

Mengobservasi dan mempertimbangkan 

hasil obeservasi. 

 

Kesimpulan 

Membuat dedukasi dan 

mempertimbangkan hasil deduksi 

Membuat induksi dan mempertimbangkan 

hasil induksi 

Membuat dan mempertimbangkan nilai 

Keputusan 

Membuatu penjelasan 

lebih lanjut 

Mendefinisikan istilah 

Mengeindentifikasi asumsi 

C. Kemampuan Berpikir Interaktif 

Interaktif yaitu saling memengaruhi antara satu unsur dengan unsur 

lainnya. Pembelajaran sebagai proses yang kompleKs dengan komponen yang 

terdiri dari tujuan atau kompotensi yang harus dicapai oleh peserta didik, 

materi yang menjadi bahan ajar peserta didik, metode, media dan sumber 

pembelajaran, evaluasi, peserta didik, guru sebagai pendidik, dan lingkungan 

pembelajaran yang saling terkait dengan memengaruhi satu sama lain yang 
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menyatu secara terintegritas di dalamnya. 

Strategi pembelajaran interaktif merupakan suatu teknik 

pembelajaran yang biasa digunakan guru ketika menyajikan bahan pelajaran. 

Guru berperan penting dalam menciptakan suasana interaktif yang edukatif 

dengan adanya interaksi antara guru dan peserta didik. Pembelajaran 

interaktif juga terdapat proses pembelajaran yang melibatkan peserta didik 

degan peserta didik, peserta didik dengan guru atau antara peserta didik 

dengan lingkungannya. Melalui proses interaksi memungkinkan kemampuan 

peserta didik akan berkembang dari segi mental dan intelektual.12 

Guru dalam konteks pembelajaran interaktif, bukan hanya sekedar 

mengajar dengan menyampaikan pengetahuan kepada peserta didk, tetapi 

mengajar sebagai suatu proses mengatur lingkungan yang dapat merangsang 

peserta didik untuk belajar yang ditunjukkan dengan terjadinya proses 

interaksi, baik antara guru dengan peserta didik, atapun lainnya.  

Menurut Suparman, pembelajaran interaktif memiliki karakteristik 

sebagai berikut:  

1) Adanya variasi kegiatan kelompok, dan perseorangan  

2) Keterlibatan mental (pikiran, perasaan) peserta didik tinggi  

3) Guru berperan sebagai fasilitator, narasumber, dan manajer kelas  

     yang demokratis 

4) Menerapkan pola komunikasi banyak arah  

5) Suasana kelas yang fleksibel, demokratis, menantang, dan tetap  

     terkendali oleh tujuan. 

Kemampuan interaktif memiliki manfaat bukan hanya untuk 

santriwati melainkan juga untuk lingkungannya, khususnya dalam 

 

12Rohmalina Wahab, Psikologi Belajar (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016), h. 
179. 
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pembelajaran. Menurut Nurkholiq dalam penelitiannya “kemampuan 

interaktif dapat membuat peserta didik mengekspresikan pemikirannya 

melalui tindakan”. Sedangkan menurut Hsu “interactive abilities can be 

implemented to support interactive teaching strategies and to create 

pedagogical opportunities”. Jika diadaptasi dari pendapat tersebut, 

kemampuan interaktif apabila dilakukan dengan positif dapat mengasilkan 

manfaat sebagai berikut: 

a. Santriwati akan memahami perasaan orang lain melalui interaksi 

b. Santriwati dapat menjalin kerja sama yang baik dengan orang lain 

c. Santriwati dapat mempelajari hal baru dari proses interaksi yang 

dilakukan dengan santri lain 

d. Santriwati dapat menemukan solusi dari proses interaksi 

e. Santriwati dapat menumbuhkan sikap peduli dan komunikatif 

        Tabel 2.2 Indikator Kemampuan Berpikir Interaktif13 

Aspek Kemampuan Interaktif Indikator 

Berpikir Lancar  Mencetuskan gagasan ide atau 

pertanyaan 

Memberikan pemecahan masalah 

dengan berbagai cara 

Memberikan lebih dari satu 

jawaban 

Berpikir luwes  Membuat variasi gagasan dan  

pertanyaan  

 

13Utami Munandar, Pengembangan Kreativitas Anak Berbakat (Jakarta : Rineka 
Cipta,2014), h.192. 
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Melihat masalah dari berbagai 

sudut pandang 

Mencari cara alternatif atau arah 

yang berbeda 

Mampu mengubah cara 

pendekatan atau pemikiran 

Berpikir orisinil Mengungkapkan ide baru 

Melahirkan cara yang baru dan 

unik 

Mengombinasikan hal-hal baru 

dan unik 

Berpikir elaborasi Mampu memperkaya dan 

mengembangkan suati gagasan 

atau produk 

Menambahkan atau merinci detail-

detail suatu objek, gagasan atau 

situasi sehingga menjadi lebih 

menarik 

D. Kerangka Teoritis 

Salah satu bentuk kemampuan Berpikir kritis dan interaktif pada 

mata pelajaran Sejarah Kebudayaan Islam adalah Santriwati di tuntut untuk 

mampu berpikir kritis dan interaktif untuk menganalisa beberapa pokok 

permasalahn yang ada dalam lingkungannya, khususnya pada lingkungan 

pendidikan termasuk dalam proses pembelajaran di kelas. Kemudian dari 
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hasil pemikiran dan analisis mereka dituangkan dalam bentuk pendapat, 

gagasan atau ide baru dari sebuah  peristiwa masa lampau. 

Kerangka pemikiran secara teoritis merupakan pertautan antar 

variabel yang akan diteliti. Pertautan antar variabel selanjutnya akan 

dirumuskan dalam bentuk paradigma. Jadi, kerangka pemikiran merupakan 

sitema tis hubungan antara variabel yang disusun dari berbagai teori yang 

telah dideskripsikan. 

Adapun kerangka berpikir dalam penelitian ini sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

  

Pondok Pesantren IMMIM 

Kemampuan Berpikir 

Interaktif (Y2) 

Kemampuan Critical 

thingking (Y1) 

Pengaruh Pembelajaran Sejarah 

Kebudayaan Islam (X1) 
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  BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

A. Etika Penelitian 

Dalam penelitian ini, peneliti mendapatkan rekomendasi dari institusi 

tempat penelitian. Penelitian menggunakan etika sebagai berikut:1 

1. Menghormati harkat dan martabat manusia (respect for human dignity)  

Peneliti mempertimbangkan hak-hak subyek untuk mendapatkan 

informasi yang terbuka berkaitan dengan jalannya penelitian serta memiliki 

kebebasan menentukan pilihan dan bebas dari paksaan untuk berpartisipasi 

dalam kegiatan penelitian (autonomy). Beberapa tindakan yang terkait 

dengan prinsip menghormati harkat dan martabat manusia adalah peneliti 

mempersiapkan formulir persetujuan subyek (informed consent). 

2. Menghormati privasi dan kerahasiaan subyek penelitian (respect for 

privacy and confidentiality)  

Pada dasarnya penelitian akan memberikan akibat terbukanya 

informasi individu termasuk informasi yang bersifat pribadi, sehingga 

peneliti memperhatikan hak-hak dasar individu tersebut.  

3. Keadilan dan inklusivitas (respect for justice and inclusiveness) 

Penelitian dilakukan secara jujur, hati-hati, profesional, berperi 

kemanusiaan, dan memperhatikan faktor-faktor ketepatan, kesaksamaan, 

kecermatan, intimitas, psikologis serta perasaan religius subyek penelitian. 

Menekankan kebijakan penelitian, membagi keuntungan dan beban secara 

merata atau menurut kebutuhan, kemampuan, kontribusi dan pilihan bebas 

 
1David B. Resnik, Ethical Issues in Research , (Jurnal Accountability in Research: 

2015) 22(2), h. 86-103. 
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masyarakat. Peneliti mempertimbangkan aspek keadilan gender dan hak 

subyek untuk mendapatkan perlakuan yang sama baik sebelum, selama, 

maupun sesudah berpartisipasi dalam penelitian.  

4. Memperhitungkan manfaat dan kerugian yang ditimbulkan (balancing 

harms and benefits)  

Peneliti melaksanakan penelitian sesuai dengan prosedur penelitian 

guna mendapatkan hasil yang bermanfaat semaksimal mungkin bagi subyek 

penelitian dan dapat digeneralisasikan di tingkat populasi (beneficence). 

Peneliti meminimalisasi dampak yang merugikan bagi subyek 

(nonmaleficence). 

B. Jenis dan Metodologi Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

Jenis peneliatin ini menggunakan metode ex-post facto yakni peneliti 

tidak memberikan perlakuan terhadap variabel yang di teliti. Pada penelitian 

ini variabel bebas (independent variabel) dan variabel terikat (dependent 

variabel) telah dinyatakan secara eksplisit, untuk kemudian dihubungkan 

sebagai penelitian pengaruh atau diprediksikan jika variabel bebas 

mempunyai pengaruh tertentu dengan variabel terikat.2 

Penelitian jenis Ex-post facto bertujuan untuk melihat pengaruh 

varibel bebas terhadap variabel terkait. Ex-post facto sebagai metode 

penelitian menunjuk kepada perlakuan atau manipulasi variabel bebas X 

telah terjadi sebelumnya sehingga peneliti tidak perlu memberikan 

perlakuan lagi, tinggal melihat efeknya pada variabe terikat.3 

 
2Sugiyono, Metode Penelitian Administrasi (Cet. V; Bandung; Alfabeta, 2008), h.3. 
 
3Nana Sudjana dan Ibrahim, Penelitian dan Penilaian Pendidikan (Cet; Bandung: 

Sinar Baru Offset, 1989), h.56.  
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Penelitian ini disebut demikian, karena sesuai dengan arti Ex-post 

facto, yaitu “dari apa dikerjakan setelah kenyataan”. Maka penelitian ini juga 

sering disebut after the fact atau sesudah fakta dan ada pula peneliti yang 

menyebutnya sebagai retrospecitive study atau studi penelusuran kembali.4 

Penelitian ex-post facto adalah penyelidikan empiris yang sistematis, dimana 

ilmuan tidak mengendalikan variabel bebas secara langsung karena 

eksistensi variabel tersebut telah terjadi, pada dasarnya variabel tersebut 

tidak dapat dimanipiulasi. Kesimpulan te ntang adanya hubungan  antara 

variabel tersebut dibuat berdasarkan perbedaan yang mengiringi variabel 

bebas dan terikat, tanpa intervensi langsung.5 

Penelitian bertujuan untuk menguji variabel bebas yang 

mempengaruhi timbulnya variabel terikat yaitu untuk melihat adakah 

pengaruh pembelajaran SKI terhadap kemampuan berpikir kritis dan 

Interaktif  Santriwati di Pondok Pesantren Modern Putri IMMIM Pangkep. 

2. Lokasi Penelitian  

Lokasi penelitian adalah tempat atau objek untuk diadakan suatu 

penelitian. Penelitian ini dilakukan di kecamatan Minasate’ne Kabupaten 

Pangkep dipandang feasible untuk mengumpulkan data melalui sumber yang 

jelas, karna selain terjangkau secara fisik, juga terjangkau secara finasial dan 

waktu. Oleh karna itu, Pondok Pesantren Modern Putri IMMIM Pangkep di 

pilih sebagai lokasi penelitian dengan pertimbangan sebagai berikut: 

1. Berpotensi untuk diadakan peneliitian yang berkaitan dengan 

 
4Sulaiman Saat dan Siti Mania, Pengantaran Metodologi Penelitian Panduan Bagi 

Penelitian Pemula (Cet. II; Gowa: Pusaka Almaidah, 2020), h.180. 
 
5Ezmir, Metodolgi Penelitian Pendidikan Kuantitatif dan kualitatif (Cet. VII; Jakarta: 

Rajawali Press 2014), h.199.  
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judul yang diteliti 

2. Peneliti tinggal didalam Pondok tersebut sebagai seorang guru 

sekaligus wali asrama sehingga menghemat waktu, tenaga, dan 

biaya penelitian 

3. Belum ada penelitian sebelumya yang mengambil topik yang 

sama tentang Pengaruh Pembelajaran Sejarah Kebudayaan Islam 

terhadap kemampuan Berpikir Kritis dan Kemampuan Interaktif 

Santriwati Pondok Pesantren Modern Putri IMMIM Pangkep. 

C. Pendekatan Penelitian 

Pendekatan penelitian merupakan pendekatan yang digunakan untuk 

menjelaskan perspektif dalam membahas objek penelitian, maka pendekatan 

penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kuantitatif 

yakni penelitian ilmiah yang memakai dan mengembangkan matematis, 

hipotesis yang berkaitan dengan alam.6 Karna fakta yang diteliti adalah fakta 

yang dapat diobservasi, dapat dihitung, dan diukur. Penelitian kauntitatif 

memiliki tujuan menguji teori yang sudah berlaku apakah benar atau salah 

dan di gunakan untuk meneliti problem yang sudah jelas.7 

Pendekatan yaitu usaha yang dilakukan dalam penelitian untuk 

mengadakan hubungan dengan orang yang diteliti. Penelitian ini 

menggunakan jenis pendekatan pedagogik. Paedagogis merupakan teori 

pendidikan atau perenungan tentang pendidikan. Dalam arti luas, paedagogik 

 
6Anas, Salahudin, Metode Riset Kebijakan Pendidikan (Bandung: CV Pustaka Setia, 

2017), h. 16-17. 
 
7S. Sarmanu, Dasar Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kuantitatif dan Statistika 

(Surabaya: Pusat Penerbitan dan Percetakan Universitas Airlangga, 2017), h. 2. 
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merupakan ilmu pengetahuan yang mempelajari soal-soal atau 

permasalahan yang timbul dalam praktik pendidikan. 

Penelitian ini menggunakan pendekatan paedagogis karena 

berlandaskan pada teori-teori pendidikan dalam mengkaji data yang 

diperoleh di lapangan yang berkaitan dengan pengaruh pembelajaran sejarah 

kebudayaan islam terhadap Kemampuan Berpikir Kritis dan Kemampuan 

Interaktif Santriwati Pondok Pesantren Modern Putri IMMIM Pangkep. 

Pendekatan dengan melihat kemampuan pendidik dalam melaksanakan 

proses pembelajaran terutama kemampuan berpikir kritis dan interaktif 

santriwati. 

1.  Variabel dan Desain Penelitian 

a. Variabel Penelitian 

Variabel adalah segala sesuatu yang berbentuk apa saja yang 

ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari sehingga diperoleh informasi 

tentang hal tersebut, kemudian ditarik kesimpulan.8 Variabel penelitian 

merupakan segala sesuatu yang mengacu kepada objek pengamatan 

penelitian.9 

Variabel bebas atau yang biasa disebut variabel independen adalah 

variabel yang mempengaruhi atau menjadi sebab perubahannya atau 

timbulnya variabel terikat. Variabel terikat atau yang biasa disebut variabel 

dependen adalah variabel yang dipengaruhi atau menjadi akibat, karena 

adanya variabel bebas.  

Sedangkan dalam variabel penelitian ini, penulisan menggunakan tiga 

 
8Sugiyono, Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D“ (Bandung: Alfabeta, 2013), 

h.61. 
9Juli Antasari Br Sinaga, Metodologi Penelitian Pendidikan (Padang Sumatera Barat: 

PT. Global Eksekutif Teknologi, 2022), h. 142 
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variabel yang akan dianalisa, yaitu: 

 1). Variabel Bebas  

Pada penelitian ini mempunyai variabel bebas (independen variabel) 

yaitu pengaruh pembelajaran SKI dilambangkan dengan “X” 

2) Variabel Terikat  

Pada penelitian ini mempunyai dua variabel terikat yaitu, kemampuan 

Critical thingking dilambangkan dengan “Y1” sedangkan kemampuan 

interaktif dilambangkan dengan “Y2” 

b. Desain Penelitian  

Desain yang digunakan pada penelitian ini adalah paradigma ganda  

dengan dua variabel dependen. Desain penelitian dapat digambarkan sebagai 

berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Keterangan:  

X: Pengaruh Pembelajaran SKI 

Y1: Kemampuan Berpikir Kritis 

Y2: Kemampuan Interaktif 

 

 (Y1) 

 (X1) 

 (Y2) 
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D. Populasi dan Sample 

1. Populasi 

Populasi merupakan kata yang sangat terkenal dalam metode 

penelitian, digunakan untuk melihat kelompok obyek yang menjadi sasaran 

penelitian. Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek yang 

memiliki karasteristik dan kualitas tertentu yang ditetapkan peneliti untuk 

dipelajari yang kemudian ditarik kesimpulannya.10  

Sedangkan menurut Iqbal Hasan, populasi adalah totalitas dari semua 

obyek atau individu yang memiliki karakteristik tertentu, jelas dan lengkap 

yang akan diteliti.11 Penelitian ini populasi dalam penelitian ini adalah 

Santriwati Pondok Pesantren Modern Putri IMMIM Pangkep dengan kelas 

penyebaran yang Homogen. 

Populasi dalam penelitian ini adalah semua peserta didik yang belajar 

di SMA IMMIM Putri Pangkep yang berjumlah 3 kelas yaitu X, XI, XII yang 

berjumlah sebanyak 70 orang peserta didik. 

2. Sampel 

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh 

populasi tersebut.12 Sampel yang dipilih harus mewakili (representative) 

terhadap populasi, karna sampel merupakan alat atau media untuk mengkaji 

sifat-sifat populasi.13  

 
10Uhar Suhartaputra, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Tindakan (Jakarta: 

Refika Aditama, 2012), h. 75. 
 
11M. Iqbal Hasan, Pokok-pokok Materi Statistik 2, Statistik Inferensial  (Cet.4; Jakarta: 

Bumi Aksara, 2012), h.83  
12Sugiyono, Metode Peneltian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D (Bandung: Alfabeta, 

2017),h. 117. 
 
13 Nursalam, Statistik Untuk Penelitian (Cet. I; Makassar: Alauddin University Press, 

2011), h. 15-16. 
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Menurut Arikunto, sampel merupakan sebagaian dari populasi yang 

akan diteliti dalam pengambilan sampel harus dilakuan sedemikian rupa 

sehingga memperoleh sampel yang dapat menggambarkan populasi yang 

sebenarnya dan sampel yang diperoleh haruslah representif. 14 

Berdasarkan uraian tersebut maka penentuan sampel dalam  

penelitian ini dilakukan dengan jenis Non Probability Sampling. Jenis ini tidak 

dipilih secara acak karna tehnik Non Probability Sampling yaitu Sampel jenuh 

(sensus) yaitu metode penarikan sampel bila semua anggota populasi 

dijadikan sebagai sampel. Nonprobability Sampling, yaitu teknik pengambilan 

sampel yang tidak memberi peluang yang sama bagi setiap  unsur atau 

anggota populasi untuk dipilih menjadi sampel.15 Penelitian ini sampel yang 

akan diambil adalah seluruh peserta didik kelas  X, XI, XII di SMA IMMIM 

Putri Pangkep yang berjumlah 70 santriwati. 

E. Metode  Pengumpulan Data  

Metode pengumpulan data adalah cara yang dilakukan oleh peneliti 

untuk mendapatkan suatu data yang dibutuhkan dalam penelitiannya. 

Mengumpulkan data maka seseorang peneliti dapat menggunakan berbagai 

macam cara dari berbagai sumber.16 Pada penelitian ini, peneliti 

menggunakan teknik pengumpulan data dengan mengadakan penelitian 

langsung di lapangan untuk memperoleh data-data yang dibutuhkan. Adapun 

metode ini peneliti memakai teknik sebagai berikut:  

 
 
14 Syharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik (Cet. XV; 

Jakarta: Rineka Cipta, 2013), h. 412. 
 
15Sandu Siyoto dan Ali Sodik, Dasar-Dasar Metodologi Penelitian (Cet. I; Yogyakarta: 

Literasi Media Publishing, 2015), h.66.  
16 Sugiyono, Metode Penelitian, h. 180. 
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    1. Observasi 

Observasi adalah suatu kegiatan mencari data yang dapat digunakan 

untuk membenarkan suatu kesimpulan atau diagnosis .17 Observasi 

merupakan dasar semua ilmu pengetahuan. Para ilmuwan hanya dapat 

bekerja berdasarkan data, yaitu fakta mengenai dunia kenyataan yang 

diperoleh melalui observasi. Observasi merupakan pengamatan dan 

pencatatan secara sistematis fenomena-fenomena yang diteliti. Observasi 

dapat diartikan sebagai pengamatan secara langsung di lapangan untuk 

mengetahui masalah dan keadaan yang sebenarnya terhadap yang diteliti dan 

pencatatan secara sistematik kejadian-kejadian, perilaku, objek-objek yang 

dilihat dan hal-hal yang diperlukan dalam mendukung penelitian yang 

dilakukan. 79 Observasi yang dilakukan disini yaitu observasi partisipasi 

pasif yaitu observasi terhadap objek pengamatan tanpa terlibat dalam 

kegiatan tersebut. Metode pengumpulan data yang digunakan untuk 

menghimpun data penelitian, data-data penelitian tersebut dapat diamati 

oleh peneliti atau data tersebut dihimpun melalui pengamatan peneliti 

melalui penggunaan panca indera.18 Teknik pendukung ini digunakan dengan 

cara mengamati secara langsung kondisi lapangan untuk mengamati secara 

langsung Pengaruh Pembelajaran SKI terhadap kemampuan Critical thingking 

dan Inovatif Santriwati Pondok Pesantren Modern Putri IMMIM Pangkep. 

2. Angket/Kuesioner 

Kuesioner merupakan metode atau teknik pengumpulan data yang 

dilakukan melalui cara seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis 

 
17Haris Herdiansyah, Wawancara, Observasi, dan Focus Groups sebagai Instrumen 

Penggalian Data Kualitatif (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2015), h. 131-132 
 
18 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan (Praktek, Rineka Cipta, 

Jakarta, 2015), h. 135. 
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kepada responden untuk dijawabnya.19 Menurut Johnson dan Cristensen 

sebagaimana yang dikutip oleh Basilius angket atau biasa disebut kuesioner 

merupakan instrumen pengumpulan data yang diisi oleh orang-orang yang 

diteliti. Angket merujuk kedaftar pernyataan atau pertanyaan yang disusun 

dan diberikan peneliti kepada responden yang bersedia memberikan 

responnya atau tanggapannya sesuai dengan permintaan peneliti.20 

3. Dokumentasi   

Dokumentasi merupakan alat bantu yang digunakan dalam penelitian 

untuk memperkuat bukti hasil penelitian apabila didukung dengan foto-foto, 

karya tulis biografi yang telah ada. Teknik dokumentasi digunakan untuk 

melengkapi data-data yang dibutuhkan dalam penelitian.21 Dokumentasi 

yang peneliti gunakan adalah foto PBM, daftar hadir, data prestasi di Pondok 

Pesantren Modern Putri IMMIM Pangkep. 

4. Wawancara (interview)  

Wawancara adalah teknik pengumpulan data dengan interview pada 

satu atau beberapa orang yang bersangkutan. Wawancara digunakan sebagai 

teknik pengumpulan data apabila ingin melakukan studi pendahuluan untuk 

menemukan permasalahan yang harus diteliti, dan juga apabila penulis ingin 

mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam dan jumlah 

respondennya sedikit.22 

 
19Sugiyono, Metodologi Penelitian Pendidikan; Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, 

dan R&D ( Cet. XXIV), h. 199.  
 
20Basilius Redan Werang, Pendekatan Kuantitatif dalam Penelitian Sosial (Cet, 1; 

Yogyakarta: Calpulis, 2015), h. 144.  
 
21Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktis (Jakart: Rineka 

Cipta 2015), h. 201. 
 
22 3 Sugiono, Metodologi Penelitian kuantitatif Kualitatif dan R&D (Cet, X; Bandung: 

Alfabeta, 2010), h. 137 
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Wawancara ini digunakan untuk memperoleh data atau informasi 

tentang pengaruh pembelajaran Sejarah Kebudayaan Islam. Penulis 

menyiapkan daftar pertanyaan untuk diajukan baik itu pertanyaan secara 

umum maupun mendalam. Adapun informan pada penelitian ini adalah 

kepada Wali kelas, guru yang memegang mata pelajaran Sejarah Kebudayaan 

Islam dan Santriwati Pondok pesantren Modern Putri IMMIM Pangkep. 

F. Instrumen Penelitian 

Instrumen penelitian merupakan alat bantu bagi peneliti dalam 

mengumpulkan penelitian. Bentuk instrumen berkaitan dengan metode 

pengumpulan data, misal metode wawancara yang instrumennya pedoman 

wawancara. Metode angket atau kuesioner, instrumennya berupa angket 

atau kuesioner.23 Instrumen penelitian meliputi seluruh alat yang digunakan 

oleh peneliti dalam mengumpulkan data atau informasi agar pekerjaan lebih 

mudah dan hasilnya lebih baik, dalam arti lebih cermat, lengkap, dan  

sistematis sehingga lebih mudah untuk diolah. Instrumen yang digunakan 

dalam penelitian ini menggunakan jenis non-tes berupa butir angket 

pernyataan.  

Angket atau kuesioner merupakan instrumen penelitian yang 

berbentuk daftar pertanyaan dengan topik tertentu yang didistribusikan 

kepada sekelompok individu untuk diisi dengan tujuan memperoleh data 

atau informasi yang dibutuhkan peneliti. Angket yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah angket tertutup. Angket tertutup ini angket yang 

disajikan dalam bentuk sedemikian rupa sehingga responden diminta untuk 

memilih satu jawaban yang sesuai dengan karakteristik dirinya dengan 

 
 
23Sandu Siyoto dan Ali Sodik, Dasar-dasar Metodologi Penelitian, h.66. 
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memberikan tanda checklist.24 

Skala yang digunakan peneliti adalah skala Likert, skala ini digunakan 

untuk mengukur sikap, pendapat atau persepsi seseorang atau sekelompok 

orang tentang fenomena sosial maka variabel yang akan diukur dijabarkan 

menjadi indikator variabel kemudian indikator tersebut dijadikan titik tolak 

untuk menyusun pertanyaan atau pernyataan. Jawaban setiap item instrumen 

mempunyai gradasi dari segi positif sampai negative. Untuk pertanyaan 

positif (mendukung) ialah 4 untuk alternative jawaban A (sangat setuju), 3 

untuk alternatif jawaban B (setuju), 2 untuk alternatif jawaban C (tidak 

setuju), 1 untuk alternatif jawaban D (sangat tidak setuju). 

Sebelum instrumen disebarkan kepada responden, maka langkah awal 

yang dilakukan adalah uji coba instrumen. Uji coba dilakukan untuk 

mengetahui kualitas instrumen.Teknik pengumpulan data dalam penelitian 

ini menggunakan koesioner yang merupakan pengumpulan data yang 

dilakukan dengan memberikan berbagai pernyataan atau pertanyaan secara 

tertutup atau terbuka, secara tertulis kepada responden untuk dijawab. 

Kuesioner merupakan teknik pengumpulan data yang efisien jika 

penelitian tahu dengan pasti variabel yang akan diukur dan tahu apa yang 

bisa diharapkan dari responden. Selain itu, kuesioner juga cocok di gunakan 

bila jumlah responden cukup besar dan tersebar di wilayah yang luas. 

Kuesioner bisa diberikan kepada responden secara langsung atau dikirim 

melalui pos atau internet. 25 

 

 
24Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Tindakan Praktek (Jakarta: Rineka 

Cipta, 2015 ), h. 206. 
25Sugiyono, Metode Penelitian, h. 142. 
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Tabel 3.1 Tabel Instrumen Pembelajaran SKI 

 

No 

 

Pernyataan 

 

Pilihan 

Jawaban 

 

  

C. Pembelajaran SKI 

 

 

4 

 

 

3 

 

 

2 

 

 

1 

1. Saya tertarik dengan pelajaran SKI     

2. Apakah kamu menyukai cara guru mengajar di 

kelas 

    

3. Saya selalu asik sendiri saat guru menerangkan 

Pelajaran SKI 

    

4. Saya selalu bertanya kepada guru apabila ada 

materi yang belum dipahami 

    

5. Saya bersemangat Ketika guru mengajarkan 

Pelajaran SKI 

    

6. Saya memahami Pelajaran yang disampaikan 

oleh guru 

    

7. Saya bersemangat Ketika guru mengajarkan 

Pelajaran SKI 

    

8. Saya selalu mengantuk saat Pelajaran SKI     

9. Saya selalu mencatat materi SKI yang di 

sampaikan guru 

    

10. Saya suka merasa bosan dengan penyampaian     
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guru saat mengajar SKI 

11. Kegiatan belajar SKI yang diberikan oleh guru 

membuat saya tidak bersemangat 

    

12. Ketika pembelajaran SKI saya selalu 

memperhatikan guru yang menjelaskan didepan 

    

.13 Saya suka merasa jenuh dengan pembelajaran 

SKI 

    

14. Saya suka mengobrol bersama teman saat 

pembelajaran SKI 

    

15 Ketika pembelajaran SKI saya selalu antusias dan 

hadir di kelas 

    

16. Menurut saya pelajaran SKI sangat bermanfaat 

bagi kehidupan 

    

17. Menurut saya Pelajaran SKI sangat 

membosankan 

    

18. Saya senang mengerjakan tugas Pelajaran SKI di 

LKS 

    

19. Saya  tidak suka diberikan tugas (PR) khususnya 

tentang SKI 

    

20. Saya merasa senang Ketika guru memberikan 

tugas Pelajaran SKI 
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Tabel 3.2 Tabel Instrumen Kemampuan Berpikir kritis 

 

No 

 

Pernyataan 

 

Pilihan 

Jawaban 

 

  

A. Kemampuan Berpikir Kritis 

 

 

4 

 

 

3 

 

 

2 

 

 

1 

 

1. Apakah pembelajaran SKI menyenangkan      

2. Apakah kamu menyukai cara guru mengajar di 

kelas 

    

3. Apakah pembelajaran SKI tidak menyenangkan     

4. Apakah kamu suka dengan Pelajaran SKI     

5. Saya memfokuskan pertanyaan sesuai dengan 

materi yang disampaikan 

    

6. Saya kesulitan untuk menjawab soal-soal Latihan 

yang diberikan guru 

    

7. Saya biasa menyelesaikan tantangan yang 

diberikan oleh guru  

    

8. Saya tidak bertanya tentang materi SKI yang 

belum saya mengerti  

    

9. Saya menjawab pertanyaan yang diberikan oleh 

guru  

    

10. Saya menyampaiakan pertanyaan dengan jelas 

sesuai materi 

    

11. Saya tidak dapat menjelaskan kembali materi yang     
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sudah disampaikan oleh guru  

12. Saya memilih pertanyaan sesuai dengan materi 

yang disampaikan 

    

.13 Saya mampu memecahkan masalah dalam 

pembelajaran SKI sesuai dengan materi yang 

dipaparkan 

    

14. Guru mata pelajaran SKI tidak memberikan 

kesempatan bagi saya mengemukakan pendapat  

    

15 Dalam pembelajran SKI saya memiliki 

pengetahuan dan keterampilan yang dapat 

diterapkan dalam kehidupan sehari-hari 

    

16. Metode yang digunakan kurang menyenangkan      

17. Saya selalu bertanya kepada guru apabila 

kesulitan dalam memahami materi pembelajaran 

SKI 

    

18. Saya aktif dalam pembelajaran SKI     

19. Saya kesulitan memahami pembelajaran SKI 

dengan metode pembelajaran yang diterapkan 

guru 

    

20. Saya tidak merasa tertekan dalam pembelajaran 

dengan metode pembelajaran yang diterapkan 

guru 
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Tabel 3.3 Tabel Instrumen Kemampuan Interaktif 

 

No 

 

Pernyataan 

 

 

Pilihan 

Jawaban 

  

A. Kemampuan Interaktif 

  

 

4 

 

 

3 

 

 

2 

 

 

1 

 

1. Saya membaca buku panduan sebelum Pelajaran 

SKI dimulai 

    

2. Saya membaca buku lain saat Pelajaran SKI 

dimulai 

    

3. Saya bertanya kepada guru jika ada materi yang 

belum saya pahami  

    

4. Saya malu bertanya kepada guru jika ada materi 

SKI yang belum saya mengerti 

    

5. Saya bertanya kepada guru apabila ada soal SKI 

yang tidak bisa saya kerjakan  

    

6. Saya malu bertanya kepada guru jika tidak bisa 

mengerjakan soal SKI 

    

7. Saya bertanya kepada teman jika ada materi 

Pelajaran SKI belum saya mengerti  

    

8. Saya enggan bertanya kepada teman jika ada 

materi Pelajaran SKI  belum saya mengerti  

    

9. Setiap ada jam Pelajaran SKI, saya menyimak 

dengan serius 

    

10. Saya mendengarkan dan memperhatikan apabila     
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guru sedang menerangkan materi SKI 

11. Saya selalu aktif dalam kelompok saat 

memecahkan masalah materi SKI yang diberikan 

oleh guru 

    

12. Saya tidak bertanya kepada teman yang telah 

paham apabila saya mengalami kesulitan dalam 

mengerjakan soal-soal SKI 

    

13. Saya tidak pernah mengeluarkan pendapat selama 

Pelajaran SKI berlangsung 

    

14. Ketika saya mengeluarkan pendapat saya tidak 

memberi kesempatan kepada teman yang lain 

untuk menyampaikan pendapatnya 

    

15. Saya ikut menjawab pertanyaan Pelajaran SKI 

yang diajukan teman 

    

16. Saya tidak pernah mencari referensi Pelajaran SKI 

selain dari buku paket yang diberikan guru 

    

17. Apabila ada pertanyaan dari teman yang saya 

kurang paham, maka saya bertanya kepada guru 

    

18. Dalam kelompok saya membuat perencenaan 

untuk memecahkan masalah agar tercipta 

kerjasama yang baik 

    

19.  Saya melatih diri mengerjakan soal SKI di LKS     

20. Saya tidak mencatat semua hal penting saat 

pelajaran SKI berlangsung 
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G. Validasi dan Reliabilitas Instrumen 

Uji validasi digunakan oleh peneliti untuk mengukur data yang telah 

didapat setelah penelitian yang merupakan data yang valid dengan alat ukur 

yang digunakan yaitu kuesioner. Penguji validasi dilakukan pada tiap item 

pertanyaan yang diberikan dengan menggunakan rumus kerelasi. Dimana 

ketika r lebih besar dari 0,30 maka instrumen tersebut memiliki validitas 

konstruk yang baik.26 

Pengujian validitas ini dibantu dengan program SPSS 24. Dari hasil 

pengolahan SPSS diperoleh hasil sebagai berikut: 

Tabel 3.4 Hasil Uji Validitas Instrumen 

Variabel Item 
R 

Hitung 
R Tabel Keterangan 

 

Pembelajaran 

Sejarah 

Kebudayaan 

Islam 

X1 0,521 0,235 Valid 

X2 0,470 0,235 Valid 

X3 0,462 0,235 Valid 

X4 0,457 0,235 Valid 

X5 0,587 0,235 Valid 

X6 0,536 0,235 Valid 

X7 0,526 0,235 Valid 

X8 0,470 0,235 Valid 

X9 0,436 0,235 Valid 

X10 0,694 0,235 Valid 

X11 0,517 0,235 Valid 

X12 0,629 0,235 Valid 

 
26Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif dan R&D, h. 178. 
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X13 0,653 0,235 Valid 

X14 0,492 0,235 Valid 

X15 0,596 0,235 Valid 

X16 0,428 0,235 Valid 

X17 0,594 0,235 Valid 

X18 0,766 0,235 Valid 

X19 0,443 0,235 Valid 

   X20 0,449 0,235 Valid 

Kemampuan 

Critical Thinking 

Y1.1 0,599 0,235 Valid 

Y1.2 0,568 0,235 Valid 

Y1.3 0,577 0,235 Valid 

Y1.4 0,395 0,235 Valid 

Y1.5 0,670 0,235 Valid 

Y1.6 0,357 0,235 Valid 

Y1.7 0,470 0,235 Valid 

Y1.8 0,568 0,235 Valid 

Y1.9 0,573 0,235 Valid 

Y1.10 0,564 0,235 Valid 

Y1.11 0,677 0,235 Valid 

Y1.12 0,495 0,235 Valid 

Y1.13 0,408 0,235 Valid 

Y1.14 0,430 0,235 Valid 

Y1.15 0,541 0,235 Valid 

Y1.16 0,387 0,235 Valid 

Y1.17 0,546 0,235 Valid 
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Y1.18 0,640 0,235 Valid 

Y1.19 0,588 0,235 Valid 

Y1.20 0,526 0,235 Valid 

Kemampuan 

Berfikir Interaktif 

Y2.1 0,629 0,235 Valid 

Y2.2 0,491 0,235 Valid 

Y2.3 0,472 0,235 Valid 

Y2.4 0,560 0,235 Valid 

Y2.5 0,611 0,235 Valid 

Y2.6 0,689 0,235 Valid 

Y2.7 0,597 0,235 Valid 

Y2.8 0,401 0,235 Valid 

Y2.9 0,483 0,235 Valid 

Y2.10 0,514 0,235 Valid 

Y2.11 0,437 0,235 Valid 

Y2.12 0,375 0,235 Valid 

Y2.13 0,470 0,235 Valid 

Y2.14 0,563 0,235 Valid 

Y2.15 0,627 0,235 Valid 

Y2.16 0,472 0,235 Valid 

Y2.17 0,437 0,235 Valid 

Y2.18 0,483 0,235 Valid 

Y2.19 0,375 0,235 Valid 

Y2.20 0,582 0,235 Valid 

Berdasarkan tabel 3.4 ketiga instrument penelitian yang digunakan 

yakni pembelajaran sejarah kebudayaan Islam, kemampuan berpikir kritis 
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dan kemampuan interaktif dikatakan valid. Hal ini dilihat dari r hitung yang 

lebih besar dari r tabel (rhitung> 0,235) sehingga kuesioner layak digunakan 

sebagai instrumen penelitian. 

Penguji reabilitas menggunakan rumus Spearman Brown dengan 

menggunakan teknik belah dua (ganjil genap), dimana sebelumnya nilai r 

ditentukan pula dengan menggunakan rumus korelasi layaknya pada 

pengujian Validasi. Rumus Spearman Brown adalah: 

Setelah memperoleh nilai ri maka dilakukan pengujian reabilitas 

dengan menggunakan r tabel sebagai pembanding, kriterianya adalah: 

1. Jika r hitung r tabel maka pertanyaan tersebut realibel 

2. Jika r hitung r tabel maka pertanyaan tersebut tidak realibel. 27 

Uji reliabilitas dari variabel pembelajaran Sejarah Kebudayaan Islam, 

kemampuan berpikir kritis dan kemampuan interaktif memberikan hasil 

sebagai berikut: 

Tabel 3.5 Hasil Uji Reabilitas instrument 

Variabel Cronbach’s Alpha Keterangan 

Pembelajaran Sejarah 

Kebudayaan Islam 
0,862 Reliabel 

Kemampuan Critical 

Thinking 
0,858 Reliabel 

Kemampuan Berfikir 

Interaktif 
0,850 Reliabel 

Berdasarkan table di atas diketahui bahwa variabel pembelajaran 

Sejarah Kebudayaan Islam, kemampuan berpikir kritis dan kemampuan 

interaktif memiliki nilai cronbach alpha yang lebih tinggi dari 0,7, maka 

 
27Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif dan R&D, h. 179. 
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dikatakan reliabel. Dengan demikian syarat reliabilitas alat ukur terpenuhi, di 

mana nilai ini termasuk dalam tingkat relibilitas tinggi. 

H. Teknik Pengolahan dan Analisis Data Penelitian  

1. Pengolahan Data 

Sebelum diadakan uji statistik, baik statistik deskriptif maupun 

statistik inferensial, data yang ditemukan dilapangan harus diolah terlebih 

dahulu. Langkah-langkah pengolahan data sebagai berikut: 

a. Editing (mengedit data), yakni memisahkan antara instrumen yang 

sempurna jawabannya dan yang kurang sempurna (cacat) 

b. Coding data, yakni memisahkan antara instrumen dari setiap responden  

c. Memberi skor pada setiap item (Alternatif) jawaban yang diberikan oleh 

responden 

d. Memasuki data ke dalam tabel beberan data. 28 

2. Analisis Data 

Analisis data hasil penelitian menggunakan dua teknik statistik, yakni 

statistik deskriptif dan statistik inferensial. 

a. Statistik Deskriptif  

Analisis Statistik deskriptif adalah statistik yang digunakan untuk 

menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data 

yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa maksud membuat 

kesimpulan yang berlaku umum atau generalisasi. Penelitian yang dilakukan 

pada populasi (tanpa diambil sampelnya) jelas akan menggunakan statistic 

deskriptif pada populasi (tanpa diambil sampelnya) jelas akan menggunakan 

 
28Sulaiman Saat dan Sitti Mania, Pengantaran Metodologi Penelitian Panduan Bagi 

Peneliti Pemula, h. 113-114.  
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statistic deksriptif dalam analisisnya.  

Adapun analisis deskriptif yang digunakan adalah analisis deskriptif 

kauntitatif dengan rumus sebagai berikut:   

a. Persentase, dengan rumus: 

 

 

Keterangan : 

P  = Persentase 

f  = Frekuensi  

N =  Banyaknya subyek yang memiliki nilai 

b. Skor rerata (mean skor) dengan rumus: 

 

 

 

Mx = Mean yang dicar 

Σx = Jumlah dari skor-skor (nilai-nilai) yang ada 

N  = Banyaknya subyek yang memiliki nilai 

c. Standar Deviasi, dengan rumus: 

 

 

 

 

b. Analisis Statistika Inferensial ∑ 

Analisis inferensial (sering juga disebut statistic induktif atau statistic 

probability) adalah teknik statistic yang digunakan untuk menganalisis data 

sampel dan hasilnya diberlakukan untuk populasi. Statistik ini digunakan bila 

P = 
𝑓

𝑁
 x 100% 

 

Mx = 
Σx

𝑁
 

SD =  √𝛴𝑋1𝑟

𝑁
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sampel diambil dari populasi yang jelas, dan teknik pengambilan sampel dari 

populasi itu dilakukan secara random. Statistic inferensial digunakan untuk 

menguji hipotesis. Pengujian hipotesis dimaksud untuk mengetahui seberapa 

besar pengaruh pembelajaran sejarah kebudayaan Islam terhadap 

kemampuan critical thingking dan interaktif santriwati, dapat diketahui 

dengan menggunakan analisis regresi berganda dengan langkah-langkah 

sebagai berikut: 

a. Uji Normalitas 

Uji normalitas digunakan untuk mengetahui apakah data yang 

diperoleh dari populasi berdistribusi normal atau tidak.  Tujuan dilakukannya 

uji normalitas data adalah untuk mengetahui apakah populasi data 

berdistribusi normal atau tidak. Bila data berdistribusi normal, maka dapat 

digunakan uji statistik berjenis parametrik. Sedangkan bila data tidak 

berdistribusi normal, maka digunakan uji statistik non parametrik.29 Untuk 

pengujian normalitas menggunakan uji Kolmogorov-Smirnov dengan aplikasi 

SPSS versi 25 dengan taraf signifikansi 5% atau α= 0,05. Dasar pengambilan 

keputusan yang dikemukakan oleh Murwani dalam Nuryadi, dkk.  Jika Lhitung > 

Ltabel maka H0 ditolak, dan jika Lhitung < Ltabel maka H0 diterima.30 

 

Menentukan nilai uji statistik  

x2 hitung = ∑ (
0𝑖−𝐸𝐼)2

𝐸𝐼
 

keterangan : 

 
29Sofian Siregar, Statistik Parametrik untuk Peneilitian Kuantitatif (Cet. III; Jakarta: 

PT Bumi Aksara, 2015), h. 153.  
 
 
30Nuryadi et., Dasar-Dasar Statistika Penelitian (Yogyakarta: Sibuku Media, 2017),   

h. 80. 
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x2 = chi kuadrat 

o= frekuensi hasil pengamatan  

Ei= frekuensi yang diharapkan 

 Adapun kriteria pengujian hipotesisnya sebagai berikut: 

Ho ditolak jika X2 hitung ≥ x2 tabel 

Ho diterima jika x2 hitung < x2 tabel 

b. Uji Linearitas 

Uji linearitas adalah uji yang digunakan untuk memastikan apakah 

data yang kita punya sesuai dengan garis linear atau tidak. Uji linearitas juga 

digunakan untuk mengkonfirmasikan apakah sifat linear antara dua variabel 

yang diidentifikasikan secara teori sesuai atau tidak dengan hasil penelitian 

yang ada. Rumus uji linearitas adalah sebagai berikut:  

Fhitung= 
𝑹𝑱𝑲 (𝑻𝑪)𝑹𝑱𝑲 (𝑮)

 

Fhitung= 
𝑹𝑱𝑲 (𝑻𝑪)

𝑹𝑱𝑲 (𝑮)
 

Dengan taraf signifikan 0,05, derajat kebebasan pembilang n-1 dan  

derajat kebebasan penyebut n-1, maka diperoleh 𝑓 ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 > 𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙 berarti 

data linaer. 

c.  Analisis Regresi Linear Berganda 

Analisis regresi merupakan salah-satu teknik analisis data 

dalamstatistik yang seringkali digunakan untuk mengkaji hubungan antara 

beberapa variabel dan meramal suatu variabel. Dalam mengkaji hubungan 

antara beberapa variabel menggunakan analisis regresi. Regresi linier 

berganda hampir serupa dengan regresi linier sederhana, pada regresi linier 

berganda terdapat lebih dari satu variabel bebas, namun masih menunjukkan 

diagram hubungan yang linear. Tujuannya adalah untuk menilai seberapa 

kuat hubungan antara dua variabel atau lebih, serta untuk membuat prediksi 
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atau perkiraan nilai Y berdasarkan nilai-nilai X yang ada.31 Adapun p enelitian 

ini menggunakan analisis regresi linear berganda karna penelitian ini 

mengkaji hubungan atau pengaruh dua atau lebih variabel bebas terhadap 

variabel tidak bebas. 

Adapun rumus regresi linear berganda yaitu: 

Y = a + b1X1+b2X2+b3X3++bnXN 

Keterangan: 

 Y = Variabel terikat 

 X1 = Variabel bebas pertama 

 X2 =Variabel bebas kedua 

 X3= Variabel bebas ketiga 

 Xn = Variabel bebas ke -n 

 a dan b1 serta b2 = konstan 

d.  Uji Hipotesis 

Syarat untuk menggunakan analisis korelasi adalah variabel dari data 

berskala interval dan hubungan antar variabel harus berdistribusi normal. 

Untuk menguji hipotesis penelitian akan diuji dengan uji statistik parametrik 

yaitu korelasi dan regresi dengan melihat hubungan antara variabel dengan 

menggunakan teknik produk moment dari karl pearson, menggunakan 

kaidah p<0,05 maka hipotesis diterima dan sebaliknya jika p>0,05 maka 

hipotesis di tolak. Untuk melihat besar hubungan antara variabel di uji 

dengan uji korelasi product moment dengan menggunakan rumus: 

 

 
31W. T. Bhirawa, "Proses Pengolahan Data dari Model Persamaan Regresi dengan 

Menggunakan Statistical Product and Service Solution (SPSS)" Jurnal Mitra Manajemen 7, 
no.1 (2020):  h. 76.  
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𝑛(∑ 𝑋𝑌) − (∑ 𝑋). (∑ 𝑌)

√{𝑛. ∑ 𝑋2 − (∑ 𝑋2}. {𝑛 ∑ 𝑌2 − (∑ 𝑌)2}
 

Keterangan: 

rxy =  koefisien korelasi antara X dan Y 

n  =  jumlah subyek 

Uji ini menggunakan program komputer program SPSS 24 for windows 

dengan pedoman pengkategorian koefisien korelasi pada Tabel 3.5.  

Tabel 3.8. Pedoman untuk Memberikan Interpretasi Koefisien 

Korelasi 

Interval koefisien (r) Tingkat hubungan 

0,80 – 1,000 Sangat Rendah 

0,60 – 0,799 Rendah 

0,40 – 0,599 Sedang 

0,20 – 0,399 Kuat 

0,00 – 0,199 Sangat Kuat 

                 Sumber: Sugiyoni (2018) adaptasi oleh Dwi Hapsari (2019) 

Pengujian hipotesis digunakan untuk mengetahui dengan sementara 

yang dirumuskan dalam hipotesis penelitian menggunakan uji dua pihak 

dengan taraf a = 0,005. Adapun hipotesisnya sebagai berikut: 

1. H0 : Tidak ada pengaruh yang positif ataupun signifikan antara 

pengaruh pembelajaran sejarah kebudayaan Islam (X) terhadap 

kemampuan critical thingking (Y1) santriwati IMMIM Putri 

Pangkep.  

Ha : Ada pengaruh positif dan signifikan antara pengaruh 

pembelajaran sejarah kebudayaan Islam (X) terhadap kemampuan 

critical thingking (Y1) santriwati IMMIM Putri Pangkep. 
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2. H0 : Tidak ada pengaruh yang positif ataupun signifikan antara 

pengaruh pembelajaran sejarah kebudayaan Islam (X) terhadap 

kemampuan berpikir Interaktif  (Y2) santriwati IMMIM Putri 

Pangkep. 

Ha : Ada pengaruh positif dan signifikan antara pengaruh 

pembelajaran sejarah kebudayaan Islam (X) terhadap kemampuan 

berpikir Interaktif (Y2) santriwati IMMIM Putri Pangkep. 

e. Uji Simultan atau Uji F 

Uji F bertujuan untuk mencari apakah variabel independen secara 

Bersama sama (stimultan) mempengaruhi variabel dependen. Uji F 

dilakukan untuk melihat pengaruh dari seluruh variabel bebas secara 

bersama-sama terhadap variabel terikat. Tingkatan yang digunakan adalah 

sebesar 0.5 atau 5%, jika nilai signifikan F < 0.05 maka dapat diartikan 

bahwa variabel independent secara simultan mempengaruhi variabel 

dependen ataupun sebaliknya. Uji simultan F (Uji Simultan) digunakan 

untuk mengetahui ada atau tidaknya pengaruh secara Bersama sama atau 

simultan antara variabel independen terhadap variabel dependen. 

Pengujian statistik Anova merupakan bentuk pengujian hipotesis dimana 

dapat menarik kesimpulan berdasarkan data atau kelompok statistik yang 

disimpulkan. Pengambilan keputusan dilihat dari pengujian ini dilakukan 

dengan melihat nilai F yang terdapat di dalam tabel ANOVA, tingkat 

signifikansi yang digunakan yaitu sebesar 0,05.  
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Adapun ketentuan dari uji F yaitu sebagai berikut: 

1. Jika nilai signifikan F < 0,05 maka H0ditolak dan H1 diterima. Artinya 

semua variabel independent/bebas memiliki pengaruh secara 

signifikan terhadap variabel dependen/terikat. 

2. Jika nilai signifikan F > 0,05 maka H0 diterima dan H1 Artinya, semua 

variabel independent/bebas tidak memiliki pengaruh secara 

signifikan terhadap variabel dependen/terikat.      
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 BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

A. Hasil Penelitian 

1. Gambaran Umum Pondok 

Penelitian dilakukan di Pondok Pesantren Modern Putri IMMIM 

Pangkep beralamat di Jl. H. Fadeli Luran, Biraeng, Minasatene-Pangkajene 

Kepulauan. IMMIM adalah organisasi kemasjidan yang tidak berafiliasi 

kepada salah satu partai politik. Organisasi ini bersifat sosial kemasyarakatan 

dan dibentuk sebagai wadah pemersatu umat Islam. Visi dan misi IMMIM 

adalah “Terbentuknya rasa kebersamaan dan persatuan antar sesama umat 

yang dilandasi iman dan taqwa, dengan basic perjuangan melalui dakwah, 

masjid dan pesantren” dengan motto “Bersatu dalam aqidah, toleransi dalam 

masalah furuiyah dan khilafiyah” (H. Fadeli Luran). Berdirinya IMMIM 

didukung ormas Islam seperti: NU, Muhammadiyah, PSII, PERTI, HMI, PII, GP 

JIHAD dan ABRI (TNI). Gaya kepemimpinan yang unik, berwibawa, 

kharismatik dengan intuisi dan feeling yang begitu tinggi, dan dibantu oleh 

staf pengurus yang cemerlang, H. M. Quraish Shihab (Guru Besar dan mantan 

Rektor IAIN Jakarta), H. Halide (Guru Besar UNHAS dan mantan Atase 

Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia di Arab Saudi), dan lain-lain, IMMIM 

mulai pula dikenal di luar Negeri seperti Malaysia dan Arab Saudi.  

Bukti-bukti pengakuan dan kepercayaan masyarakat dalam dan luar 

negeri terhadap IMMIM dan terlihat pada beberapa bantuan wakaf berupa 

gedung-gedung pada Pesantren Modern Pendidikan Al-Qur’an IMMIM dan 

Rumah Sakit Islam “Faisal” (nama Raja Arab Saudi diabadikan di rumah sakit 

tersebut). Pada tanggal 14 Januari 1975 (1 Muharram 1395), didirikan 

Pesantren IMMIM Putra di Tamalanrea, kemudian tanggal 17 Februari 1975 
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(5 Safar 1395 H), didirikan Pesantren IMMIM Putri di Minasa Te’ne Pangkep. 

Pendirian pondok pesantren ini dimaksudkan sebagai lembaga pendidikan 

yang kelak akan melahirkan ulama intelek dan intelektual ulama yang akan 

memakmurkan masjid. 

Pertimbangan dari pemilihan lokasi penelitian ini adalah Pondok 

Pesantren Modern Putri IMMIM merupakan pondok yang banyak diminati 

masyarakat, sehingga perlunya dilihat sistem pendidikan di dalamnya 

termasuk hasil dari pembelajaran yang di lakukan didalam kelas. Selain itu, 

pemilihan lokasi penelitian yang lebih mendasar ialah dapat bekerja sama 

dengan pihak pondok maupun pihak sekolah karna peneliti sendiri 

merupakan tenaga pengajar didalam pondok tersebut. 

Tujuan yang akan dicapai dalam penelitian ini adalah untuk 

mengetahui seberrapa besar pengaruh pembelajaran sejarah kebudayaan 

islam terhadap kemampuan berpikir kritis santriwati dan kemampuan 

interakti dalam Pondok Pesanttren Modern Putri IMMIM Pangkep. Peneliti 

terlebih dahulu mencari informasi kepada pihak terkait antara lain Kepala 

sekolah dan pimpinan pondok pesantren, Hal ini bertujuan untuk 

mendukung data dalam pemilihan objek penelitian dengan informasi yang 

telah diperoleh dari pihak-pihak tersebut 

Hasil penelitian didapatkan berdasarkan informasi dan penemuan 

data di lapangan yang diperoleh dari instrumen penelitian berkaitan dengan 

variabel Pengaruh Pembelajaran SKI (X), Kemampuan Berpikir Kritis (Y1), 

dan Interaktif (Y2) Santriwati Pondok Pesantren Modern Putri IMMIM 

Pangkep. Penelitian menggunakan pendekatan psikologis dimana 

pengukuran dilakukan dengan menggunakan angket yang berbentuk skala 

likert. Setelah data terkumpul, selanjutnya dianalisis menggunakan analisis 
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deskriptif untuk mengetahui masing-masing gambaran dari masing-masing 

variabel dan statistik inferensial dengan bantuan program Statistical 

Packages For Social Science (SPSS)  versi 24, untuk mencari Pengaruh 

Pembelajaran SKI terhadap Kemampuan Berpikir Kritis dan Interaktif 

Santriwati Pondok Pesantren Modern Putri IMMIM Pangkep. 

Berikut ini hasil penelitian yang diperoleh oleh peneliti setelah 

melakukan penelitian, yaitu:   

2. Analisis Deskripsi Data Penelitian 

Data hasil penelitian terdiri dari satu variabel bebas yaitu variabel 

pembelajaran Sejarah Kebudayaan Islam (X) serta variabel terikat yaitu 

Kemampuan Berpikir Kritis (Y1), dan Interaktif (Y2). Pada bagian ini akan 

digambarkan atau dideskripsikan data dari masing-masing variabel yang 

telah diolah dilihat dari nilai rata-rata (mean), median, modus, standar deviasi, 

tabel distribusi frekuensi dan diagram batang dari distribusi frekuensi. 

Berikut ini hasil dari pengolahan data yang telah dilakukan dengan 

bantuan SPSS versi 24. 

Tabel 4.1 Hasil Deskripsi Data 

Descriptive Statistics 

 N Minimu

m 

Maximu

m 

Mean Std. 

Deviation 

Pembelajaran 

Sejarah Kebudayaan 

Islam 

70 29,00 71,00 55,05

71 

7,59841 

Kemampuan Critical 

Thinking 

70 39,00 77,00 57,80

00 

7,96114 
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Kemampuan 

Berfikir Interaktif 

70 38,00 75,00 53,65

71 

7,63456 

Valid N (listwise) 70     

a. Variabel Pembelajaran Sejarah Kebudayaan Islam 

Berdasarkan Tabel 4.1, data variabel Pembelajaran Sejarah 

Kebudayaan Islam diperoleh melalui kuesioner varian Pembelajaran SKI 

dengan 20 butir pernyataan dan jumlah responden 70. Berdasarkan data 

Pembelajaran Sejarah Kebudayaan Islam yang diolah menggunakan program 

SPSS Versi 24 maka diperoleh jumlah skor tertinggi sebesar 71 dan jumlah 

skor terendah sebesar 29. Hasil analisis menunjukkan rerata (mean) sebesar 

55,0571 dan standar deviasi sebesar 7,598. 

Mengetahui tingkat penerapan pembelajaran Sejarah Kebudayaan 

Islam, maka akan disajikan data yang diperoleh untuk kemudian dimasukkan 

kedalam tabel distribusi untuk menghitung mean (nilai rata-rata) Dari data 

yang terkumpul melalui angket tersebut, kemudian dimasukkan ke dalam 

tabel distribusi frekuensi sebagai berikut:  

    Tabel 4.2 Tabel distribusi frekuensi Pembelajaran SKI 

Item 
Frekuensi 

Mean 
STS TS S SS 

X1 1 8 57 4 2,91 

X2 2 15 43 10 2,87 

X3 4 34 30 2 2,43 

X4 3 12 51 4 2,80 

X5 0 9 46 15 3,09 

X6 3 33 27 7 2,54 

X7 1 13 46 10 2,93 
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X8 6 31 25 8 2,50 

X9 0 7 56 7 3,00 

X10 2 13 43 12 2,93 

X11 5 30 29 6 2,51 

X12 2 7 48 13 3,03 

X13 5 17 44 4 2,67 

X14 12 26 21 11 2,44 

X15 4 14 37 15 2,90 

X16 5 25 26 14 2,70 

X17 3 19 36 12 2,81 

X18 5 16 43 6 2,71 

X19 9 22 27 12 2,60 

X20 5 21 36 8 2,67 

Mean 2,75 

Berdasarkan tabel 4.2 tentang jawaban responden mengenai 

pembelajaran Sejarah Kebudayaan Islam dapat diketahui bahwa 

pembelajaran sering digunakan oleh guru dalam pembelajaran SKI. Hal ini 

terlihat dari rata-rata jawaban responden terhadap kuesioner pembelajaran 

Sejarah kebudayaan Islam adalah sering. 

b. Variabel Kemampuan Berpikir kritis 

Berdasarkan Tabel 4.1, data variabel kemampuan berpikir kritis 

diperoleh melalui kuesioner variabel kemampuan berpikir kritis dengan 20 

butir pernyataan dan jumlah responden 70. Berdasarkan data kemampuan 

berpikir kritis yang diolah menggunakan program SPSS Versi 24 maka 

diperoleh jumlah skor tertinggi sebesar 77 dan jumlah skor terendah 

sebesar 29. Hasil analisis menunjukkan rerata (mean) sebesar 57,800 dan 
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standar deviasi sebesar 7,961 

Dari hasil angket pengembangan kemampuan berpikir kritis (variabel 

Y1) kemudian dimasukkan ke dalam tabel distribusi frekuensi sebagai 

berikut:  

Tabel 4.3 Tabel distribusi frekuensi Kemampuan Berpikir kritis 

Item 
Frekuensi 

Mean 
STS TS S SS 

Y1.1 6 26 30 8 2,57 

Y1.2 4 8 34 24 3,11 

Y1.3 2 12 40 16 3,00 

Y1.4 9 30 18 13 2,50 

Y1.5 1 14 38 17 3,01 

Y1.6 6 28 24 12 2,60 

Y1.7 0 3 39 28 3,36 

Y1.8 3 7 35 25 3,17 

Y1.9 1 12 47 10 2,94 

Y1.10 1 7 44 18 3,13 

Y1.11 2 13 41 14 2,96 

Y1.12 1 6 34 29 3,30 

Y1.13 8 34 16 12 2,46 

Y1.14 0 8 29 33 3,36 

Y1.15 3 16 43 8 2,80 

Y1.16 7 33 20 10 2,47 

Y1.17 4 9 38 19 3,03 

Y1.18 1 14 34 21 3,07 

Y1.19 4 33 25 8 2,53 



77 
 

Y1.20 8 32 22 8 2,43 

Mean 2,89 

c. Variabel Kemampuan Interaktif 

Berdasarkan Tabel 4.1, data variabel kemampuan interaktif diperoleh 

melalui kuesioner variabel kemampuan berpikir kritis dengan 20 butir 

pernyataan dan jumlah responden 70. Berdasarkan data kemampuan 

interaktif  yang diolah menggunakan program SPSS Versi 24 maka diperoleh 

jumlah skor tertinggi sebesar 77 dan jumlah skor terendah sebesar 29. 

Hasil analisis menunjukkan rerata (mean) sebesar 57,800 dan standar 

deviasi sebesar 7,961 

Dari hasil angket pengembangan kemampuan interaktif (variabel Y2) 

kemudian dimasukkan ke dalam tabel distribusi frekuensi sebagai berikut:  

Tabel 4.4 Tabel distribusi frekuensi Kemampuan Interaktif 

Item 
Frekuensi 

Mean 
STS TS S SS 

Y2.1 3 13 44 10 2,87 

Y2.2 3 22 39 6 2,69 

Y2.3 15 31 16 8 2,24 

Y2.4 0 16 40 14 2,97 

Y2.5 2 23 41 4 2,67 

Y2.6 1 25 37 7 2,71 

Y2.7 2 25 38 5 2,66 

Y2.8 9 29 26 6 2,41 

Y2.9 1 18 41 10 2,86 

Y2.10 7 28 22 13 2,59 

Y2.11 8 31 26 5 2,40 
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Y2.12 1 9 48 12 3,01 

Y2.13 1 24 42 3 2,67 

Y2.14 8 29 23 10 2,50 

Y2.15 2 16 42 10 2,86 

Y2.16 3 7 37 23 3,14 

Y2.17 7 30 27 6 2,46 

Y2.18 1 19 40 10 2,84 

Y2.19 8 29 27 6 2,44 

Y2.20 9 19 29 13 2,66 

Mean 2,68 

3. Analisis Statistika Inferensial ∑ 

1. Uji Normalitas 

Uji Kolmogorov-Smirnov 

Uji Normalitas yang digunakan untuk mengetahui apakah data 

yang digunakan dan diteliti telah berdistribusi dengan normal atau 

tidak menggunakan Kolmogorov-Smirnov dengan menggunakan taraf 

signifikansi 0,05%.  

Adapun kriteria pengujian normalitas data sebagai berikut: 

1) Jika nilai asymp. sig < 0,05, maka data berdistribusi tidak normal 

2) Jika nilai asymp. sig > 0,05, maka data berdistribusi normal 

Rangkuman hasil uji normalitas ditunjukkan pada berikut: 

Tabel 4.5 Uji Normalitas 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

 Unstandardi

zed Residual 

Unstandardi

zed Residual 
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N 70 70 

Normal 

Parametersa,b 

Mean ,0000000 ,0000000 

Std. 

Deviation 

4,89349104 5,58249738 

Most Extreme 

Differences 

Absolute ,053 ,065 

Positive ,053 ,057 

Negative -,045 -,065 

Kolmogorov-Smirnov Z ,444 ,542 

Asymp. Sig. (2-tailed) ,989 ,930 

a. Test distribution is Normal. 

b. Calculated from data. 

Dari tabel diatas dapat dilihat signifikansi nilai kolmogorov-

smirnov untuk pengaruh pembelajaran sejarah kebudayaan Islam 

terhadap kemampuan critical thinking sebesar 0,989 dan nilai 

kolmogorov-smirnov untuk pengaruh pembelajaran sejarah 

kebudayaan Islam terhadap kemampuan berfikir interaktif sebesar 

0,930. Kedua nilai tersebut lebih besar dari 0,05. Sehingga dapat 

disimpulkan bahwa data terdistribusi normal. 

2. Uji Linearitas 

Uji linearitas data adalah uji untuk menentukan masing-masing 

variabel bebas sebagai predictor mempunyai hubungan linearitas atau 

tidak dengan variabel terikat. Bila hasil perbandingan menunjukkan 

bahwa Fhitung deviation of linierity > Ftabel adalah tidak linear dan 

sebaliknya, jika Fhitung deviation of linierity < F tabel adalah linear. 

Berdasarkan hasil pengolahan SPSS diperoleh hasil sebagai berikut: 
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Tabel 4.6 Uji Linearitas 

ANOVA Table 

 Sum of 

Squares 

df Mean 

Square 

F Sig. 

Kemampuan 

Berfikir 

Interaktif * 

Pembelajaran 

Sejarah 

Kebudayaan 

Islam 

Between 

Groups 

(Combined) 3172,263 25 126,891 6,572 ,000 

Linearity 2369,480 1 2369,480 122,726 ,000 

Deviation 

from 

Linearity 

802,784 24 33,449 1,732 ,056 

Within Groups 849,508 44 19,307   

Total 4021,771 69    

Kemampuan 

Critical 

Thinking * 

Pembelajaran 

Sejarah 

Kebudayaan 

Islam 

Between 

Groups 

(Combined) 3092,377 25 123,695 4,249 ,000 

Linearity 2222,865 1 2222,865 76,362 ,000 

Deviation 

from 

Linearity 

869,512 24 36,230 1,245 ,259 

Within Groups 1280,823 44 29,110   

Total 4373,200 69    

 

a. Terdapat hubungan yang linear antara pembelajaran sejarah 

kebudayaan Islam dan kemampuan berfikir interaktif dengan 

nilai signifikan 0,056 > 0,05 

b. Terdapat hubungan yang linear antara pembelajaran sejarah 

kebudayaan Islam dan kemampuan critical thinking dengan 

nilai signifikan 0,259 > 0,05 
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3. Uji Analisis Regresi Linear Berganda 

Regresi I 

Tabel 4.7 Koefisien Determinasi 

Model Summary 

Model R R Square Adjusted R 

Square 

Std. Error of 

the Estimate 

1 ,713a ,508 ,501 5,62340 

a. Predictors: (Constant), Pembelajaran Sejarah 

Kebudayaan Islam 

Dari tabel diatas, nilai r square sebesar 0,508, hal ini berarti 

bahwa 50,8% yang menunjukkan bahwa kemampuan critical thinking 

dipengaruhi oleh variabel pembelajaran sejarah kebudayaan Islam. 

Sisanya sebesar 49,2% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak 

diteliti dalam penelitian ini. 

Regresi II 

Tabel 4.8 Koefisien Determinasi 

Model Summary 

Model R R Square Adjusted R 

Square 

Std. Error of 

the Estimate 

1 ,768a ,589 ,583 4,92934 

a. Predictors: (Constant), Pembelajaran Sejarah 

Kebudayaan Islam. 

Dari tabel diatas, nilai r square sebesar 0,589, hal ini berarti 

bahwa 58,9% yang menunjukkan bahwa kemampuan berfikir 

interaktif dipengaruhi oleh variabel pembelajaran sejarah kebudayaan 
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Islam. Sisanya sebesar 41,1% dipengaruhi oleh variabel lain yang 

tidak diteliti dalam penelitian ini. 

4. Uji Hipotesis 

Hipotesis merupakan jawaban sementara atas permasalahan 

yang dirumuskan. Oleh karena itu, jawaban sementara ini harus diuji 

kebenarannya secara empiric. Penjelasan tentang hasil pengujian 

hipotesis dalam penelitian ini sebagai berikut: 

1) Uji Hipotesis 1 

      Tabel 4.9 Uji T X terhadap Y1 

Coefficientsa 

Model Unstandardized 

Coefficients 

Standardi

zed 

Coefficien

ts 

t Sig. 

B Std. 

Error 

Beta   

1 

(Constant) 
16,67

3 

4,951  3,368 ,001 

Pembelajaran 

Sejarah 

Kebudayaan 

Islam 

,747 ,089 ,713 8,384 ,000 

a. Dependent Variable: Kemampuan Critical Thinking 

Variabel pembelajaran sejarah kebudayaan Islam memiliki t 

hitung lebih besar dari t tabel (8,384 > 1,995), dengan tingkat 
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signifikan 0,000 < 0,05. Sehingga dapat disimpulkan bahwa 

pembelajaran sejarah kebudayaan Islam berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap kemampuan critical thingking , maka hipotesis 

diterima.  

Oleh karena itu, hipotesis yang berbunyi, H0 : Tidak ada 

pengaruh yang positif ataupun signifikan antara pengaruh 

pembelajaran sejarah kebudayaan Islam (X) terhadap kemampuan 

critical thingking (Y1) santriwati IMMIM Putri Pangkep. (Ditolak) 

Sedangkan hipotesis yang berbunyi, Ha: Ada pengaruh positif 

dan signifikan antara pengaruh pembelajaran sejarah kebudayaan 

Islam (X) terhadap kemampuan critical thingking (Y1) santriwati 

IMMIM Putri Pangkep. (Diterima) 

2) Uji hipotesis 2 

Tabel 4.10 Uji T X terhadap Y2 

Coefficientsa 

Model Unstandardize

d Coefficients 

Standardi

zed 

Coefficien

ts 

t Sig. 

B Std. 

Error 

Beta   

1 (Constant) 
11,1

96 

4,340  2,580 ,012 
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Pembelajaran 

Sejarah 

Kebudayaan 

Islam 

,771 ,078 ,768 9,875 ,000 

a. Dependent Variable: Kemampuan Berfikir Interaktif 

Variabel pembelajaran sejarah kebudayaan Islam memiliki t 

hitung lebih besar dari t tabel (9,875 > 1,995), dengan tingkat 

signifikan 0,000 < 0,05. Sehingga dapat disimpulkan bahwa 

pembelajaran sejarah kebudayaan Islam berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap kemampuan berfikir interaktif, maka hipotesis 

diterima. 

Oleh karena itu, hipotesis yang berbunyi, H0: Tidak ada 

pengaruh yang positif ataupun signifikan antara pengaruh 

pembelajaran sejarah kebudayaan Islam (X) terhadap kemampuan 

berpikir Interaktif  (Y2) santriwati IMMIM Putri Pangkep.(Ditolak) 

Sedangkan hipotesis yang berbunyi, Ha: Ada pengaruh positif 

dan signifikan antara pengaruh pembelajaran sejarah kebudayaan 

Islam (X) terhadap kemampuan berpikir Interaktif (Y2) santriwati 

IMMIM Putri Pangkep. (Diterima) 

5. Uji Mayor (Uji F) 

Uji Mayor atau biasa disebut Uji Simultan digunakan untuk 

mengevaluasi apakah beberapa variabel independen secara 

bersamaan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel 

dependen dalam model regresi. Dasar langkah pengambilan 

Keputusan uji F ini sebagai berikut: 

1). Jika nilai sig. < 0,05 atau Fhitung > Ftabel maka Variabel 
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Independen berpengaruh secara simultan terhadap variable dependen 

2). Jika nilai sig, > 0,05 atau Fhitung < Ftabe maka Varibel Independen 

tidak berpengaruh secara simultan terhadap variable dependen.  

 Uji simultan F digunakan untuk mengetahui ada atau tidaknya 

pengaruh secara bersama-sama atau simultanantara variable 

independent dan variable dependen. Pengujian statistic Anova 

merupakan bentuk pengujian hipotesis Dimana dapat menarik 

kesimpulan berdasarkan data atau kelompok statistic yang 

disimpulkan. Pengambilan Keputusan dilihat dari pengujian ini 

dilakukan dengan melihat nilai F yang terdapat di dalam table ANOVA, 

Tingkat signifikansi yang digunakan yaitu sebesar 0,05. 

Berdasarkan sampel yang digunakan sebanyak 20, variable 

Independen 2 dan taraf nyata 5 %, maka didapatkan Ftabel sebesar 

(k;n-k-l)=(2,17)= 3.591 

Tabel 4.11 Hasi UJI simultan 

ANOVAa 

Sum of 

Model Squares 

 
df 

 
Mean Square 

 
F 

 
Sig. 

1 Regression .431 2 .216 2.448 .116
b
 

Residual 1.498 17  .088   

Total 1.929 19    

a.   Dependent Variable: Kemampuan Berpikir Kritis 

b. Predictors: (Constant), Kemampuan Interaktif, Pembelajaran SKI 

     Sumber: Output SPSS 

Berdasarkan tabel diatas bahwa nilai signifikansi sebesar 0.116 

>0,05 dan  nilai Fhitung sebesar 2,448 < Ftabel sebesar 3,591 yang artinya 
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variable pembelajaran SKI tidak berpengaruh terhadap kemampuan 

berpikir kritis secara bersama sama dengan kemampuan Interaktif 

santriwati. 

B. Pembahasan 

a. Pengaruh Pembelajaran Sejarah Kebudayaan Islam Terhadap  

Critical Thingking  santriwati IMMIM Putri Pangkep. 

Berdasarkan variabel pembelajaran sejarah kebudayaan Islam 

memiliki t hitung lebih besar dari t tabel (8,384 > 1,995), dengan 

tingkat signifikan 0,000 < 0,05. Sehingga dapat disimpulkan bahwa 

pembelajaran sejarah kebudayaan Islam berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap kemampuan critical thinking. Dimana nilai r 

square sebesar 0,508, hal ini berarti bahwa 50,8% yang menunjukkan 

bahwa kemampuan critical thinking dipengaruhi oleh variabel 

pembelajaran sejarah kebudayaan Islam. Sisanya sebesar 49,2% 

dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini. 

Pembelajaran Sejarah Kebudayaan Islam dapat mengakibatkan 

peserta didik mampu mengkritisi, mampu mengevaluasi, adanya 

peningkatan keaktifan dan kemandirian peserta didik dalam 

mengikuti pelajaran, dan peningkatan kemampuan mampu 

menyampaikan gagasan dalam berdiskusi atau debat serta 

peningkatan kemampuan menganalisis dari hasil pengamatan dan 

latihan pada mata pelajaran SKI. Hasil ini menunjukkan bahwa 

pembelajaran Sejarah Kebudayaan Islam telah diterapkan dengan baik 

oleh guru. 

Berdasarkan analisis data dari variabel kemampuan berpikir 

kritis (variabel Y1) yang di dapatkan dari hasil perhitungan mean 
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yang diperoleh dari tabel distribusi frekuensi menunjukan bahwa 

kemampuan berpikir kritis memiliki nilai rata-rata sebesar 57,80 yang 

mana nilai tersebut masuk dalam interval 51-57 dengan kategori 

sangat baik. Hasil ini didukung oleh jawaban responden yang 

menyatakan bahwa peserta didik sering berpikir kritis ketika mata 

pelajaran SKI. Seringnya peserta didik berpikir kritis dalam 

pembelajaran SKI mengakibatkan peserta didik mampu memberikan 

penjelasan sederhana, mampu membangun keterampilan dasar, 

mampu menyimpulkan, dan mampu membuat penjelasan lebih lanjut 

serta mampu mengatur strategi dan tehnik. Hasil ini menunjukkan 

bahwa kemampuan berpikir kritis meningkat ketika terjadi 

pembelajaran SKI. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembelajaran sejarah 

kebudayaan Islam berpengaruh positif terhadap kemampuan berpikir 

kritis. Nilai koefisien regresi yang positif menunjukkan semakin baik 

pembelajaran multiterasi maka akan semakin tinggi kemampuan 

berpikir kritis peserta didik. Hasil ini terlihat dari rata-rata 

pembelajaran sejarah kebudayaan Islam sebesar 55,05 dengan 

kategori tinggi. Tingginya pembelajaran sejarah kebudayaan Islam 

menunjukkan bahwa peserta didik telah mampu mengkritisi, 

mengevaluasi, menyampaikan gagasan dalam diskusi, menganalisis 

dari pengamatan serta adanya peningkatan aktivitas dan kemandirian 

peserta didik dalam belajar. Hal-hal inilah berdampak terhadap 

kemampuan berpikir peserta didik semakin meningkat.  

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan 

oleh Rani Oktapiani, Pascasarjana dengan Program Studi Pendidikan 
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Sejarah, Universitas Pendidikan Indonesia 2023, dengan judul Tesis 

Pengaruh Pembelajaran Sejarah Berbasis Kearifan Lokal Situs Tinggi 

Hari Terhadap Kemampuan Critical thingking dan Kesadaran Sejarah. 

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa, terdapat pengaruh 

pembelajaran sejarah berbasis kearifan lokal situs tinggi hari terhadap 

kemampuan critical thingking peserta didik. 

b. Pengaruh Pembelajaran Sejarah Kebudayaan Islam Terhadap 

kemampuan Interaktif  santriwati IMMIM Putri Pangkep. 

Berdasarkan variabel pembelajaran sejarah kebudayaan Islam 

memiliki t hitung lebih besar dari t tabel (9,875 > 1,995), dengan 

tingkat signifikan 0,000 < 0,05. Sehingga dapat disimpulkan bahwa 

pembelajaran sejarah kebudayaan Islam berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap kemampuan berfikir interaktif. Dimana nilai r 

square sebesar 0,589, hal ini berarti bahwa 58,9% yang menunjukkan 

bahwa kemampuan berfikir interaktif dipengaruhi oleh variabel 

pembelajaran sejarah kebudayaan Islam. Sisanya sebesar 41,1% 

dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini. 

Berdasarkan analisis data dari variabel kemampuan interaktif 

(variabel Y2) yang di dapatkan dari hasil perhitungan mean yang 

diperoleh dari tabel distribusi frekuensi menunjukan bahwa 

kemampuan interaktif memiliki nilai rata-rata sebesar 53,65 yang 

mana nilai tersebut masuk dalam interval 51-57 dengan kategori 

sangat baik. Hasil ini didukung oleh jawaban responden yang 

menyatakan bahwa peserta didik sering berinteraktif ketika mata 

pelajaran Sejarah Kebudayaan Islam. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembelajaran sejarah 
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kebudayaan Islam berpengaruh positif terhadap kemampuan 

interaktif peserta didik. Nilai koefisien regresi yang positif 

menunjukkan semakin baik pembelajaran sejarah kebudayaan Islam 

maka akan semakin tinggi kemampuan interaktif peserta didik. Hasil 

ini terlihat dari rata-rata pembelajaran kebudayaan Islam sebesar 

55,05 dengan kategori tinggi. Tingginya pembelajaran sejarah 

kebudayaan Islam menunjukkan bahwa peserta didik telah mampu 

mengevaluasi, menyampaikan gagasan dalam diskusi, mengkritisi,  

menganalisis dari pengamatan serta adanya peningkatan aktivitas dan 

kemandirian peserta didik dalam belajar. Hal-hal inilah berdampak 

terhadap kemampuan berpikir peserta didik semakin meningkat. 

Sebagaimana pendapat Morocco dalam Yunus Abidin menyatakan 

bahwa strategi pembelajaran yang berfokus pada penggunaan konsep 

literasi sebagai alat dan tehnik intelektual memungkinkan peserta 

didik untuk mengakses, memproses, dan mengkomunikasikan 

informasi atau ide penting dan sekaligus membina serta memperkaya 

interaktif peserta didik. 

Adanya pembelajaran sejarah kebudayaan Islam membuat 

peserta didik memperoleh beragam pengalaman yang mendalam 

tentang ide dan konsep penting sehingga peserta didik mampu lebih 

berinteraktif dalam berbagai mata pelajaran. Hal ini dikarenakan 

dalam langkah-langkah pembelajaran sejarah kebudayaan Islam 

peserta didik dilibatkan, merespon, mengelaborasi, meninjau ulang 

dan mempresentasikan. Penerapan hal-hal tersebut dalam 

pembelajaran sejarah kebudayaan Islam dapat membantu peserta 

didik dalam membangun pengetahuannya sendiri. Peserta didik yang 
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pengetahuannya dibangun atas diri sendiri akan membuat peserta 

didik mampu memahami materi pelajaran lebih dalam. Kemampuan 

peserta didik dalam memahami materi lebih dalam menyebabkan 

peserta didik mempunyai kemampuan untuk memberikan penjelasan 

secara sederhana, kemampuan membangun keterampilan dasar, 

kemampuan menyimpulkan, kemampuan membuat penjelasan lebih 

lanjut dan kemampuan mengatur strategi dan tehnik. Kemampuan-

kemampuan ini mengakibatkan peserta didik mempunyai 

kemampuan berpikir kritis yang tinggi. 

c. Pengaruh Pembelajaran Sejarah Kebudayaan Islam Terhadap 

kemampuan Critical Thingking secara Bersama-sama dengan 

kemampusn Interaktif  santriwati IMMIM Putri Pangkep. 

Uji Mayor atau biasa disebut Uji Simultan digunakan untuk 

mengetahui ada atau tidaknya pengaruh secara bersama-sama atau 

simultanantara variable independent dan variable dependen. 

Pengujian statistic Anova merupakan bentuk pengujian hipotesis 

Dimana dapat menarik kesimpulan berdasarkan data atau kelompok 

statistic yang disimpulkan. Pengambilan Keputusan dilihat dari 

pengujian ini dilakukan dengan melihat nilai F yang terdapat di dalam 

table ANOVA, Tingkat signifikansi yang digunakan yaitu sebesar 0,05 

dengan ketentuan sebagai berikut:  

1). Jika nilai sig. < 0,05 atau Fhitung > Ftabel maka Variabel 

Independen berpengaruh secara simultan terhadap variable dependen 

2). Jika nilai sig, > 0,05 atau Fhitung < Ftabe maka Varibel Independen 

tidak berpengaruh secara simultan terhadap variable dependen.  

Dari hasil yang diperoleh bersadarkan sampel yang digunakan 
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sebanyak 20 pernyataan dan terdapat 2 variabel independent dengan 

taraf nyata 5% maka diperoleh Ftabel sebesar (k;n-k-l)=(2,17)= 3.591 

Berdasarkan hasil tersebut bahwa nilai signifikansi sebesar 

0.116 >0,05 dan  nilai Fhitung sebesar 2,448 < Ftabel sebesar 3,591 

yang artinya variable pembelajaran SKI tidak berpengaruh terhadap 

kemampuan berpikir kritis secara bersama sama dengan kemampuan 

Interaktif santriwati.  
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 BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan yang telah 

diuraikan pada bab-bab sebelumnya, maka penelitian ini diperoleh 

kesimpulan sebagai berikut: 

1. Pengolahan data secara analisis deskriptif dimana  data variabel 

Pembelajaran Sejarah Kebudayaan Islam diperoleh melalui 

kuesioner varian Pembelajaran SKI dengan 20 butir pernyataan 

dan jumlah responden 70. Berdasarkan data tersebut  yang diolah 

menggunakan program SPSS Versi 24 maka diperoleh jumlah skor 

tertinggi sebesar 71 dan jumlah skor terendah sebesar 29. Hasil 

analisis menunjukkan rerata (mean) sebesar 55,0571 dan standar 

deviasi sebesar 7,598. Berdasarkan hasil dari data tersebut maka  

jawaban responden mengenai pembelajaran Sejarah Kebudayaan 

Islam dapat diketahui bahwa pembelajaran sering digunakan oleh 

guru dalam pembelajaran SKI.  

2. Data variabel kemampuan berpikir kritis diperoleh melalui 

kuesioner variabel kemampuan berpikir kritis dengan 20 butir 

pernyataan dan jumlah responden 70. Berdasarkan data 

kemampuan berpikir kritis yang diolah menggunakan program 

SPSS Versi 24 maka diperoleh jumlah skor tertinggi sebesar 77 

dan jumlah skor terendah sebesar 29. Hasil analisis menunjukkan 

rerata (mean) sebesar 57,800 dan standar deviasi sebesar 7,961. 

Nilai tersebut masuk dalam interval 51-57 dengan kategori sangat 

baik dan hasil ini didukung oleh jawaban responden yang 
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menyatakan bahwa peserta didik sering berpikir kritis ketika mata 

pelajaran SKI. Seringnya peserta didik berpikir kritis dalam 

pembelajaran SKI mengakibatkan peserta didik mampu 

memberikan penjelasan sederhana, mampu membangun 

keterampilan dasar, mampu menyimpulkan, dan mampu membuat 

penjelasan lebih lanjut serta mampu mengatur strategi dan tehnik. 

Hasil ini menunjukkan bahwa kemampuan berpikir kritis 

meningkat ketika terjadi pembelajaran SKI. 

3. Kemampuan interaktif di Pondok Pesantren IMMIM diperoleh 

melalui kuesioner variabel kemampuan berpikir kritis dengan 20 

butir pernyataan dan jumlah responden 70. Berdasarkan data 

kemampuan interaktif  yang diolah menggunakan program SPSS 

Versi 24 maka diperoleh jumlah skor tertinggi sebesar 77 dan 

jumlah skor terendah sebesar 29. Hasil analisis menunjukkan 

rerata (mean) sebesar 57,800 dan standar deviasi sebesar 7,961. 

Berdasarkan analisis data dari variabel kemampuan interaktif 

(variabel Y2) yang di dapatkan dari hasil perhitungan mean yang 

diperoleh dari tabel distribusi frekuensi menunjukkan bahwa 

kemampuan interaktif memiliki nilai rata-rata sebesar 53,65 yang 

mana nilai tersebut masuk dalam interval 51-57 dengan kategori 

sangat baik. Hasil ini didukung oleh jawaban responden yang 

menyatakan bahwa peserta didik sering berinteraktif ketika mata 

pelajaran SKI.  

4. Variabel pembelajaran sejarah kebudayaan Islam (X) memiliki 

berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemampuan critical 

thinking (Y1) yang dapat dilihat dari nilai t hitung lebih besar dari t 
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tabel (8,384 > 1,995), dengan tingkat signifikan 0,000 < 0,05. 

Dimana tingkat pengaruh pembelajaran sejarah kebudayaan Islam 

terhadap critical thingking sebesar 50,8%. Pembelajaran sejarah 

kebudayaan Islam memiliki nilai koefisien regresi yang positif 

menunjukkan semakin baik pembelajaran multiterasi maka akan 

semakin tinggi kemampuan berpikir kritis peserta didik. Hasil ini 

terlihat dari rata-rata pembelajaran sejarah kebudayaan Islam 

sebesar 55,05 dengan kategori tinggi. Hal ini karena, dengan 

pembelajaran Sejarah Kebudayaan Islam dapat mengakibatkan 

peserta didik mampu mengkritisi, mampu mengevaluasi, adanya 

peningkatan keaktifan dan kemandirian peserta didik dalam 

mengikuti pelajaran, dan peningkatan kemampuan   mampu 

menyampaikan gagasan dalam berdiskusi atau debat serta 

peningkatan kemampuan menganalisis dari hasil pengamatan dan 

latihan pada mata pelajaran SKI.  

5. Pengaruh pembelajaran sejarah kebudayaan Islam (X) terhadap 

kemampuan interaktif (Y2) santriwati terbukti memiliki pengaruh 

sebesar 58,9% dan memiliki nilai t hitung lebih besar dari t tabel 

(9,875 > 1,995), dengan tingkat signifikan 0,000 < 0,05.  Hasil 

penelitian menunjukkan bahwa pembelajaran sejarah kebudayaan 

Islam berpengaruh positif terhadap kemampuan interaktif peserta 

didik. Nilai koefisien regresi yang positif menunjukkan semakin 

baik pembelajaran sejarah kebudayaan Islam maka akan semakin 

tinggi kemampuan interaktif peserta didik. Hasil ini terlihat dari 

rata-rata pembelajaran kebudayaan Islam sebesar 55,05 dengan 

kategori tinggi.Sehingga dapat disimpulkan bahwa pembelajaran 
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sejarah kebudayaan Islam berpengaruh positif dan signifikan 

terhadap kemampuan berfikir interaktif.  

6. Berdasarkan hasil penelitian Pengaruh pembelajaran SKI terhadap 

kemampuan berpikir kritis secara bersama sama dengan 

kemampuan interaktif dinyatakan bahwa nilai signifikansi sebesar 

0.116 > 0,05 dan nilai Fhitung sebesar 2,448 < Ftabel sebesar 

3,591 yang artinya variable pembelajaran SKI tidak berpengaruh 

terhadap kemampuan berpikir kritis secara bersama sama dengan 

kemampuan Interaktif santriwatri 

B. Impilikasi Penelitian 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan peneliti dalam 

penelitian pengaruh pembelajaran sejarah kebudayaan Islam terhadap 

kemampuan critical thingking dan kemampuan interaktif santriwati di 

pondok pesantren modern putri IMMIM Pangkep, maka ada beberapa 

implikasi yang dapat dikemukakan oleh peneliti antara lain: 

1. Bagi peserta didik 

Peserta didik sebaiknya dapat memanfaatkan pembelajaran sejarah 

kebudayaan Islam (SKI)  baik dalam menyelesaikan tugas-tugas yang 

diberikan pendidik dalam bentuk diskusi, maupun kuis. Sehingga peserta 

didik mampu menyerap dan memahami pengetauhan dengan kecerdasan 

optimal yang dimiliki.  

2. Bagi pendidik 

Untuk lebih meningkatkan kualitas dan keefektifan pembelajaran 

Sejarah Kebudayaan Islam (SKI) di Pondok Pesantren Modern Putri 

IMMIM Pangkep sudah seharusnya semua pihak yang terkait dalam hal 
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ini santriwati dan pendidik saling mengisi serta dimana pendidik akan 

merasa pembelajaran berjalan efektif dan berhasil.  

3. Bagi Sekolah 

Sekolah sebaiknya menyediakan fasilitas pembelajaran yang baik 

sehingga proses belajar mengajar peserta didik dan pendidik dapat 

berjalan dengan baik sehingga proses pembelajran menjadi efektif. 

4. Bagi Peneliti Lanjutan 

Peneliti yang ingin meneliti tentang pengaruh pembelajaran 

sejarah kebudayaan Islam terhadap kemampuan critical thingking dan 

kemampuan interaktif pada penelitian berikutnya, maka dapat 

memperhatikan alokasi, objek penelitian, waktu, saran pendukung serta 

media pembelajaran maupun karakteristik peserta didik yang ada pada 

sekolah. 
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LAMPIRAN 

A. INSTRUMENT ANGKET 

Petunjuk Pengisian 

1.  Berilah tanda (√) pada jawaban yang tersedia sesuai dengan pilihan Anda. 

2.  Jawaban merentang mulai 1 sampai dengan 4 dengan ketentuan jawaban 

sebagai berikut:  

a. 1 = sangat tidak setuju 

b. 2 = tidak setuju  

c. 3 = setuju  

d. 4 = sangat setuju 

3. Perhatikan semua pernyataan di bawah ini 

 

 

No 

 

Pernyataan 

 

Pilihan Jawaban 

 

  

A. Kemampuan Berpikir Kritis 

 

 

4 

 

 

3 

 

 

2 

 

 

1 

 

1. Apakah pembelajaran SKI menyenangkan      

2. Apakah kamu me nyukai cara guru mengajar 

di kelas 

    

3. Apakah pembelajaran SKI tidak 

menyenangkan 

    

4. Apakah kamu suka dengan Pelajaran SKI     

5. Saya memfokuskan pertanyaan sesuai dengan 

materi yang disampaikan 

    

6. Saya kesulitan untuk menjawab soal-soal 

Latihan yang diberikan guru 

    

7. Saya biasa menyelesaikan tantangan yang 

diberikan oleh guru  
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8. Saya tidak bertanya tentang materi SKI yang 

belum saya mengerti  

    

9. Saya menjawab pertanyaan yang diberikan 

oleh guru  

    

10. Saya menyampaiakan pertanyaan dengan 

jelas sesuai materi 

    

11. Saya tidak dapat menjelaskan kembali materi 

yang sudah disampaikan oleh guru  

    

12. Saya memilih pertanyaan sesuai dengan 

materi yang disampaikan 

    

.13 Saya mampu memecahkan masalah dalam 

pembelajaran SKI sesuai dengan materi yang 

dipaparkan 

    

14. Guru mata pelajaran SKI tidak memberikan 

kesempatan bagi saya mengemukakan 

pendapat  

    

15 Dalam pembelajran SKI saya memiliki 

pengetahuan dan keterampilan yang dapat 

diterapkan dalam kehidupan sehari-hari 

    

16. Metode yang digunakan kurang 

menyenangkan  

    

17. Saya selalu bertanya kepada guru apabila 

kesulitan dalam memahami materi 

pembelajaran SKI 

    

18. Saya aktif dalam pembelajaran SKI     

19. Saya kesulitan memahami pembelajaran SKI 

dengan metode pembelajaran yang diterapkan 

guru 

    

20. Saya tidak merasa tertekan dalam 

pembelajaran dengan metode pembelajaran 
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yang diterapkan guru 

 

  

 

No 

 

Pernyataan 

 

 

Pilihan Jawaban 

  

A. Kemampuan Interaktif 

  

 

4 

 

 

3 

 

 

2 

 

 

1 

 

1. Saya membaca buku panduan sebelum 

Pelajaran SKI dimulai 

    

2. Saya membaca buku lain saat Pelajaran SKI 

dimulai 

    

3. Saya bertanya kepada guru jika ada materi 

yang belum saya pahami  

    

4. Saya malu bertanya kepada guru jika ada 

materi SKI yang belum saya mengerti 

    

5. Saya bertanya kepada guru bila ada soal SKI 

yang tidak bisa saya kerjakan  

    

6. Saya malu bertanya kepada guru jika tidak 

bisa mengerjakan soal SKI 

    

7. Saya bertanya kepada teman jika ada materi 

Pelajaran SKI belum saya mengerti  

    

8. Saya enggan bertanya kepada teman jika ada 

materi Pelajaran SKI  belum saya mengerti  

    

9. Setiap ada jam Pelajaran SKI, saya menyimak 

dengan serius 

    

10. Saya mendengarkan dan memperhatikan 

apabila guru sedang menerangkan materi SKI 

    

11. Saya selalu aktif dalam kelompok saat     
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memecahkan masalah materi SKI yang 

diberikan oleh guru 

12. Saya tidak bertanya kepada teman yang telah 

paham apabila saya mengalami kesulitan 

dalam mengerjakan soal-soal SKI 

    

13. Saya tidak pernah mengeluarkan pendapat 

seelama Pelajaran SKI berlangsung 

    

14. Ketika saya mengeluarkan pendapat saya 

tidak memberi kesempatan kepada teman 

yang lain untuk menyampaikan pendapatnya 

    

15. Saya ikut menjawab pertanyaan Pelajaran SKI 

yang diajukan teman 

    

16. Saya tidak pernah mencari referensi Pelajaran 

SKI selain dari buku paket yang diberikan 

guru 

    

17. Apabila ada pertanyaan dari teman yang saya 

kurang paham, maka saya bertanya kepada 

guru 

    

18. Dalam kelompok saya membuat perencenaan 

untuk memecahkan masalah agar tercipta 

Kerjasama yang baik 

    

19.  Saya melatih diri mengerjakan soal SKI di 

LKS 

    

20. Saya tidak mencatat semua hal penting saat 

pelajaran SKI berlangsung 
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No 

 

Pernyataan 

 

Pilihan Jawaban 

 

  

C. Pembelajaran SKI 

 

 

4 

 

 

3 

 

 

2 

 

 

1 

 

1. Saya tertarik dengan pelajaran SKI     

2. Apakah kamu menyukai cara guru mengajar 

di kelas 

    

3. Saya selalu asik sendiri saat guru 

menerangkan Pelajaran SKI 

    

4. Saya selalu bertanya kepada guru apabila ada 

materi yang belum dipahami 

    

5. Saya bersemangat Ketika guru mengajarkan 

Pelajaran SKI 

    

6. Saya memahami Pelajaran yang disampaikan 

oleh guru 

    

7. Saya bersemangat Ketika guru mengajarkan 

Pelajaran SKI 

    

8. Saya selalu mengantuk saat Pelajaran SKI     

9. Saya selalu mencatat materi SKI yang di 

sampaikan guru 

    

10. Saya suka merasa bosan dengan penyampaian 

guru saat mengajar SKI 

    

11. Kegiatan belajar SKI yang diberikan oleh 

guru membuat saya tidak bersemangat 

    

12. Ketika pembelajaran SKI saya selalu 

imemperhatikan guru yang menjelaskan 

didepan 

    

.13 Saya suka merasa jenuh dengan pembelajaran 

SKISaya suka diskusi dengan teman-teman 

tentang Pelajaran SKI 

    

14. Saya suka mengobrol bersama teman saat 

pembelajaran SKI 

    

15 Ketika pembelajaran SKI saya selalu antusias 

dan hadir di kelas 

    

16. Menurut saya pelajaran SKI sangat 

bermanfaat bagi kehidupan 

    

17. Menurut saya Pelajaran SKI sangat     
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membosankan 

18. Saya senang mengerjakan tugas Pelajaran SKI 

di LKS 

    

19. Saya  tidak suka diberikan tugas (PR) 

khususnya tentang SKI 

    

20. Saya merasa senang Ketika guru memberikan 

tugas Pelajaran SKI 

    

 

B. HASIL WAWANCARA 

1. HASIL KUESIONER PEMBELAJARAN SKI 

  x1 x2 x3 x4 x5 x6 x7 x8 x9 x10 x11 x12 x13 x14 x15 x16 x17 x18 x19 x20 TOTAL 

1 3 3 3 3 4 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 3 4 3 3 69 

2 3 3 2 3 3 3 2 2 2 3 2 3 3 2 2 2 3 3 3 3 52 

3 2 2 2 1 2 2 2 2 2 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 29 

4 3 4 2 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 2 57 

5 3 3 3 3 3 3 3 2 3 2 1 3 3 2 2 3 2 3 3 2 52 

6 3 4 2 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 58 

7 3 3 2 2 4 2 3 2 3 3 2 3 2 2 2 4 3 3 2 3 53 

8 2 2 2 2 4 4 3 4 3 3 2 4 3 4 3 3 3 3 4 1 59 

9 3 3 2 3 3 2 3 2 3 3 2 3 3 3 3 3 3 2 2 2 53 

10 2 2 2 1 2 2 2 2 2 1 2 1 1 3 1 2 1 1 4 3 37 

11 3 4 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 2 58 

12 3 3 2 2 3 3 2 2 3 3 3 3 2 2 3 3 2 3 3 3 53 

13 3 3 3 3 2 2 2 2 3 2 2 3 3 3 1 2 2 2 3 2 48 

14 2 2 3 2 3 2 3 3 3 2 2 3 1 1 3 2 1 1 1 1 41 

15 3 4 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 2 58 

16 3 4 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 2 58 

17 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 2 4 3 4 3 3 4 2 60 

18 2 2 3 2 3 3 3 2 3 3 3 3 2 4 2 3 2 2 3 2 52 

19 3 3 3 3 4 4 4 4 3 3 3 3 4 4 3 4 2 4 4 3 68 

20 3 2 2 3 2 3 2 3 2 2 3 2 2 1 2 3 2 2 1 2 44 

21 3 3 2 3 3 2 3 2 3 3 3 3 1 1 3 3 3 3 3 2 52 

22 3 3 3 3 3 2 3 2 2 2 3 2 2 2 2 4 2 2 3 2 50 

23 3 2 2 2 3 3 4 2 3 3 3 3 2 2 2 3 3 3 3 3 54 

24 3 3 2 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 56 

25 3 2 2 3 3 2 3 2 3 3 2 3 3 1 4 1 2 1 1 4 48 

26 3 3 2 3 3 2 4 2 3 3 2 3 3 2 2 2 3 3 2 3 53 

27 3 2 2 3 4 1 4 1 3 4 2 3 3 3 4 4 3 3 3 2 57 

28 3 3 2 3 3 2 3 1 3 3 2 3 3 1 4 2 3 3 2 3 52 
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29 3 3 2 3 3 2 4 1 3 3 1 4 3 1 3 1 4 3 1 4 52 

30 3 2 2 3 4 2 2 3 2 2 2 3 2 1 3 2 3 2 2 3 48 

31 3 4 2 4 3 2 3 2 3 4 2 4 3 1 3 2 4 3 2 3 57 

32 4 3 1 4 3 2 3 2 3 3 2 3 3 2 3 2 3 3 1 3 53 

33 3 3 3 2 2 2 2 2 3 2 3 3 2 2 2 3 3 2 2 2 48 

34 3 3 1 3 3 2 3 2 4 3 2 2 3 2 4 2 3 3 2 3 53 

35 3 3 2 3 3 1 3 1 4 3 1 4 3 2 4 2 4 3 2 3 54 

36 3 3 2 3 3 2 3 1 3 3 2 3 3 1 4 2 4 3 2 4 54 

37 3 4 2 3 4 3 2 1 4 4 1 4 4 1 4 1 4 4 1 4 58 

38 3 3 4 3 4 3 4 4 4 4 4 3 4 1 4 2 4 3 2 4 67 

39 3 3 2 3 2 2 1 2 3 3 2 3 3 2 3 4 3 2 2 3 51 

40 3 3 2 3 3 2 4 4 3 3 2 3 3 4 3 4 4 3 2 3 61 

41 3 3 2 2 3 2 3 3 3 2 3 3 2 2 3 3 3 2 2 3 52 

42 3 3 2 3 3 4 3 3 3 2 4 4 2 2 3 3 3 2 3 3 58 

43 3 3 2 3 3 3 4 4 4 4 3 3 3 2 2 2 4 3 4 4 63 

44 4 3 4 3 4 4 4 4 3 3 3 3 3 4 3 3 4 4 4 3 70 

45 3 3 2 3 3 3 3 3 2 3 2 3 2 2 3 3 2 2 3 3 53 

46 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 2 2 3 58 

47 3 2 3 2 4 2 3 3 3 4 4 4 3 4 4 3 2 3 3 3 62 

48 3 2 3 2 4 4 3 3 3 4 3 4 3 4 4 3 2 3 3 3 63 

49 4 4 3 3 3 2 3 3 3 3 3 2 2 3 3 4 4 4 2 3 61 

50 3 1 3 2 4 2 3 3 4 2 2 3 3 3 2 3 2 3 4 2 54 

51 3 3 3 3 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 64 

52 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 4 3 4 4 4 3 3 3 2 64 

53 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 4 3 3 3 2 3 61 

54 3 2 2 3 3 2 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 2 2 3 2 52 

55 3 3 2 3 3 1 3 3 3 2 3 3 3 1 3 1 3 3 2 3 51 

56 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 2 3 3 2 3 4 3 3 3 3 58 

57 2 3 3 2 3 2 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 2 2 3 54 

58 3 3 1 4 3 3 2 3 3 4 2 3 3 3 3 2 3 3 2 2 55 

59 3 3 3 3 3 2 3 2 3 3 2 3 3 2 3 2 3 3 3 3 55 

60 2 2 2 4 3 2 3 2 3 3 2 2 3 2 3 2 2 3 4 1 50 

61 3 3 3 3 2 2 2 2 3 2 2 2 3 3 2 3 2 3 3 3 51 

62 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 1 3 56 

63 2 3 2 3 4 2 3 3 3 3 3 3 2 2 4 4 3 3 4 2 58 

64 3 2 3 3 4 3 3 3 3 4 2 3 3 2 2 2 2 2 3 2 54 

65 1 1 1 1 2 2 2 2 3 2 2 2 1 2 1 2 2 1 1 1 32 

66 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 4 3 3 3 2 3 3 2 3 59 

67 3 3 2 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 2 3 4 3 3 2 3 57 

68 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 2 3 3 2 2 2 3 2 4 3 54 

69 3 4 3 3 3 4 3 4 3 3 4 4 3 4 4 4 4 3 4 4 71 
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70 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 3 4 3 3 3 3 4 4 4 4 67 

 

2. HASIL KUESIONER KEMAMPUAN BERPIKIR KRITIS 

  Y1 Y2 Y3 Y4 Y5 Y6 Y7 Y8 Y9 Y10 Y11 Y12 Y13 Y14 Y15 Y16 Y17 Y18 Y19 Y20 TOTAL 

1 4 2 2 4 4 4 4 3 4 3 3 3 4 2 4 4 4 3 3 3 67 

2 3 3 3 2 3 2 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 3 3 3 3 54 

3 2 1 2 2 2 2 3 2 2 2 1 2 2 2 3 2 3 3 1 2 41 

4 3 3 3 2 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 57 

5 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 2 3 2 2 3 2 3 2 53 

6 3 1 4 3 3 3 4 1 4 4 4 4 1 2 3 1 1 4 1 2 53 

7 2 2 3 1 3 1 3 3 2 2 3 4 3 4 3 4 4 3 2 2 54 

8 3 4 4 3 4 4 4 4 3 3 3 4 4 4 3 4 4 4 3 4 73 

9 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 2 4 2 2 3 3 2 2 55 

10 1 1 1 4 4 4 4 3 2 3 2 2 2 2 1 1 1 1 1 2 42 

11 2 3 2 2 2 2 4 3 3 3 2 3 3 3 3 3 1 3 2 2 51 

12 2 2 3 1 2 3 4 4 3 3 3 4 3 3 3 2 3 3 2 2 55 

13 2 3 2 2 2 3 3 3 3 3 2 3 3 3 2 2 2 2 2 2 49 

14 2 3 2 2 3 4 4 1 4 4 2 1 2 3 2 3 4 2 2 2 52 

15 3 3 3 2 3 2 3 2 3 3 3 3 2 3 3 2 3 3 3 2 54 

16 2 3 2 1 2 3 3 3 3 3 3 2 2 3 2 2 2 2 2 3 48 

17 2 4 3 4 4 2 4 4 3 3 3 4 4 4 3 4 4 4 3 3 69 

18 2 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 2 2 2 2 3 52 

19 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 3 3 4 4 76 

20 2 3 2 3 2 3 3 3 2 2 2 3 3 3 2 2 2 2 2 3 49 

21 3 3 3 2 3 2 3 3 3 3 2 3 3 4 3 2 3 3 2 2 55 

22 4 1 2 4 2 2 3 3 3 3 2 3 3 4 2 2 3 3 2 2 53 

23 3 3 3 1 4 2 4 4 3 4 4 4 2 4 3 4 4 3 2 1 62 

24 3 3 3 2 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 58 

25 1 2 3 1 3 3 3 1 3 3 3 4 1 4 3 1 4 4 4 1 52 

26 3 3 3 2 4 2 3 4 4 4 4 4 1 4 3 2 3 3 4 1 61 

27 4 4 4 2 2 2 4 3 4 4 4 3 2 4 3 2 4 4 4 2 65 

28 3 4 4 2 3 2 3 3 3 3 4 3 2 4 3 2 3 3 3 2 59 

29 3 4 4 1 4 1 3 4 3 4 3 4 2 4 3 2 4 3 2 1 59 

30 3 3 3 2 3 2 3 3 3 3 2 2 2 3 3 3 3 3 3 2 54 

31 2 4 3 2 3 1 3 2 3 3 3 3 1 4 3 3 3 3 3 2 54 

32 3 4 4 1 3 2 3 3 3 3 3 4 2 4 3 3 4 2 2 2 58 

33 2 3 3 2 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 54 

34 3 3 3 3 3 2 4 4 3 3 3 4 2 4 3 3 3 3 3 1 60 

35 3 4 4 1 3 1 4 4 3 3 4 4 1 4 3 1 4 4 3 2 60 

36 3 4 4 2 3 2 3 4 3 3 3 4 2 4 2 2 3 3 3 1 58 
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37 3 4 3 3 3 3 3 3 3 4 3 4 2 4 2 2 3 4 3 1 60 

38 3 4 4 2 4 4 4 4 3 4 4 4 1 4 4 3 4 4 4 4 72 

39 3 4 4 3 3 3 3 4 4 4 3 4 2 3 3 4 4 4 4 4 70 

40 3 3 4 3 3 2 4 3 3 3 4 2 3 3 3 4 4 4 2 3 63 

41 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 2 3 3 2 2 2 2 2 52 

42 2 2 1 3 3 2 3 3 2 2 3 3 4 4 1 2 2 3 3 3 51 

43 3 3 4 2 4 3 3 4 4 4 4 4 2 4 4 2 3 4 3 4 68 

44 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 4 4 4 4 77 

45 1 3 2 1 1 1 2 2 1 2 1 3 1 3 1 4 3 3 2 2 39 

46 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 1 3 3 3 3 3 2 2 57 

47 3 4 3 4 3 3 4 4 3 3 3 4 2 2 3 2 4 4 3 3 64 

48 1 4 3 3 3 3 4 4 3 3 3 4 2 2 3 2 4 4 3 3 61 

49 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 2 4 3 3 3 3 2 2 57 

50 2 4 3 4 3 3 3 4 2 2 3 3 3 3 3 2 3 3 3 2 58 

51 1 3 3 4 4 4 4 2 2 4 3 3 2 3 4 3 3 2 1 1 56 

52 3 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 4 4 4 3 2 3 3 3 3 67 

53 4 2 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 2 4 4 4 2 61 

54 2 3 3 2 3 3 2 2 2 3 3 3 2 2 2 2 3 3 2 2 49 

55 3 4 4 4 4 4 3 3 2 3 3 3 4 4 4 3 2 4 2 4 67 

56 2 3 3 3 3 3 4 4 3 3 3 2 3 4 2 3 3 4 2 3 60 

57 2 3 3 2 3 2 3 3 3 4 4 3 3 3 3 3 3 3 2 2 57 

58 2 3 3 4 4 4 4 4 4 4 3 4 2 3 3 2 3 3 3 3 65 

59 3 3 3 2 3 2 3 3 3 3 3 3 2 3 2 2 3 3 2 2 53 

60 1 4 2 2 4 1 4 4 3 4 4 4 4 4 3 2 3 4 2 3 62 

61 2 2 3 2 2 3 3 4 2 2 2 4 3 4 4 1 2 2 2 3 52 

62 2 4 2 2 3 2 4 4 3 4 3 4 2 4 3 1 3 3 2 3 58 

63 3 4 3 2 3 2 4 3 3 3 3 3 4 4 3 2 3 4 3 3 62 

64 2 2 3 2 2 3 4 4 2 3 2 4 3 3 4 1 2 2 2 3 53 

65 2 3 2 3 2 2 2 2 2 1 2 3 2 3 2 3 1 2 2 2 43 

66 3 4 3 2 3 2 4 4 3 3 3 4 2 3 3 3 3 3 3 2 60 

67 2 3 3 2 3 2 3 3 3 3 3 3 2 3 2 2 3 3 2 2 52 

68 2 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 2 3 2 3 3 2 2 3 53 

69 4 4 4 4 4 4 3 4 3 4 4 4 4 4 3 4 3 4 2 4 74 

70 4 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 4 4 4 3 4 4 3 3 67 

3. HASIL KUESIONER KEMAMPUAN INTERAKTIF 

  Y1 Y2 Y3 Y4 Y5 Y6 Y7 Y8 Y9 Y10 Y11 Y12 Y13 Y14 Y15 Y16 Y17 Y18 Y19 Y20 TOTAL 

1 3 3 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 3 3 4 66 

2 3 3 1 3 3 3 3 2 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 55 

3 1 1 2 2 2 1 1 2 1 3 3 2 2 2 1 3 3 2 3 1 38 

4 3 4 2 3 3 3 3 3 2 3 3 2 3 3 3 3 3 2 3 3 57 
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5 3 3 1 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 2 3 3 2 2 3 2 52 

6 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 66 

7 3 3 2 4 3 3 3 3 3 2 1 4 3 1 3 3 2 3 1 3 53 

8 4 2 2 4 3 2 3 2 3 4 2 3 3 2 3 4 4 3 4 1 58 

9 3 2 1 3 2 2 2 2 3 3 2 2 2 1 2 3 2 2 2 2 43 

10 3 2 1 2 2 2 2 2 2 2 3 3 2 2 2 2 3 2 3 2 44 

11 3 3 2 4 3 3 3 4 3 4 2 3 3 4 3 3 2 3 3 3 61 

12 2 3 1 3 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 4 3 2 53 

13 3 3 2 2 2 2 3 3 2 2 2 3 2 2 3 3 2 3 2 2 48 

14 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 3 2 1 3 3 3 3 3 3 47 

15 3 3 2 3 3 3 3 2 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 2 3 55 

16 3 3 3 3 3 3 3 2 3 2 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 57 

17 3 2 3 3 3 3 2 2 3 4 3 3 3 4 3 4 3 3 3 3 60 

18 3 3 2 3 2 2 2 2 3 2 2 3 2 2 2 3 3 2 2 2 47 

19 4 3 4 3 4 4 4 3 4 4 3 3 3 4 4 4 4 3 4 4 73 

20 2 1 3 2 1 2 1 3 2 3 3 1 3 3 1 1 3 2 3 2 42 

21 3 2 2 3 3 3 3 2 3 2 2 3 3 3 3 3 2 3 2 3 53 

22 3 2 2 3 2 2 2 3 3 3 2 2 2 3 2 3 2 3 2 1 47 

23 2 3 2 3 2 2 3 3 2 4 3 3 3 2 2 4 2 3 1 4 53 

24 3 3 2 3 2 2 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 2 3 2 3 54 

25 2 3 2 3 2 2 3 3 2 4 3 3 3 2 2 4 2 3 1 4 53 

26 2 3 3 2 2 2 2 3 2 3 3 3 3 3 2 2 3 2 3 2 50 

27 3 2 2 3 3 3 3 2 4 3 4 3 2 3 4 4 2 4 2 4 60 

28 2 3 1 3 3 3 2 3 2 2 3 2 3 2 3 3 2 3 2 3 50 

29 3 3 1 3 3 3 3 1 4 1 1 4 2 2 3 4 1 3 2 3 50 

30 3 3 1 2 3 3 3 1 3 1 1 3 3 3 3 4 1 3 1 3 48 

31 3 3 1 2 3 3 3 2 3 1 2 3 3 3 3 3 2 4 2 3 52 

32 3 3 2 3 3 3 3 2 3 2 2 3 2 2 3 3 2 2 2 3 51 

33 3 3 1 4 3 4 3 1 3 2 2 4 3 1 3 4 2 3 2 3 54 

34 4 3 3 3 3 3 3 2 4 3 2 3 2 2 3 3 2 3 1 3 55 

35 3 3 1 3 3 3 3 1 3 1 1 3 1 2 3 4 1 4 2 4 49 

36 4 3 1 4 3 3 3 1 3 1 1 4 2 1 4 4 1 3 1 1 48 

37 3 4 1 4 4 3 3 1 3 1 1 4 3 2 4 4 1 4 3 4 57 

38 4 3 4 4 3 4 3 4 3 4 4 3 3 4 4 4 4 3 4 3 72 

39 3 3 1 4 3 3 3 1 3 1 2 3 3 2 3 4 1 3 2 3 51 

40 3 2 3 3 3 3 2 2 3 4 3 4 4 3 4 4 2 4 4 4 64 

41 2 3 2 2 3 3 2 2 3 2 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 50 

42 3 3 2 3 3 3 3 2 2 2 2 2 3 4 3 3 2 3 2 3 53 

43 4 4 3 4 4 4 4 3 4 3 2 4 2 3 4 4 3 4 3 4 70 

44 4 4 4 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 3 3 4 75 

45 3 3 2 2 3 2 2 3 2 3 3 2 2 2 3 2 2 2 3 1 47 
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46 3 2 3 3 2 2 2 3 3 3 3 3 2 3 3 3 2 2 3 2 52 

47 2 2 2 3 2 2 2 2 3 2 2 3 2 2 3 3 3 3 2 3 48 

48 2 2 2 4 2 2 4 4 3 3 2 3 2 2 3 3 3 2 2 2 52 

49 3 2 2 2 3 3 2 1 4 3 2 3 3 1 3 2 2 3 2 4 50 

50 3 2 3 3 3 2 3 2 3 2 1 3 3 1 3 3 2 3 1 1 47 

51 2 2 4 3 2 3 2 1 4 2 2 4 2 1 4 1 2 2 2 4 49 

52 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 1 3 3 2 3 4 2 3 1 3 54 

53 4 3 2 4 3 3 3 2 3 2 2 4 3 4 3 4 2 3 2 3 59 

54 3 3 3 2 2 2 2 2 3 2 2 3 2 3 2 3 3 3 2 2 49 

55 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 56 

56 3 2 2 3 2 2 2 3 2 2 3 3 2 4 3 3 3 4 3 2 53 

57 2 2 2 3 2 2 2 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 2 3 2 50 

58 3 3 2 3 3 3 3 2 3 2 2 3 3 2 2 3 3 3 3 2 53 

59 3 3 4 3 3 3 2 3 2 2 3 3 3 3 3 3 2 3 2 3 56 

60 2 2 2 3 2 3 2 3 2 3 3 3 3 2 2 4 3 3 2 2 51 

61 3 3 2 3 2 3 3 3 2 2 2 2 3 3 2 3 3 2 3 1 50 

62 3 3 1 2 3 3 3 2 3 2 2 3 2 2 2 3 2 3 2 2 48 

63 3 3 2 3 3 2 3 3 2 4 4 4 3 2 3 4 3 4 2 3 60 

64 3 1 3 2 2 2 2 4 2 4 3 2 3 3 2 3 3 2 4 1 51 

65 1 2 3 2 1 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 1 1 3 1 38 

66 1 3 4 3 3 3 3 2 3 2 2 3 2 2 3 1 2 3 3 3 51 

67 3 3 2 3 3 3 3 2 3 2 2 3 3 2 2 3 2 2 2 2 50 

68 3 2 3 2 2 2 2 3 2 3 3 3 3 3 3 2 4 2 3 3 53 

69 4 4 3 4 3 4 4 4 4 4 4 3 3 4 3 4 3 4 4 4 74 

70 3 2 3 3 3 3 2 2 4 4 3 4 4 4 3 4 3 3 2 2 61 

 

C. HASIL SPSS 

1. VALIDITAS DAN RELIABILITAS 

 
Correlations 

 Pembelajaran Sejarah 

Kebudayaan Islam 

X1 

Pearson Correlation ,521** 

Sig. (2-tailed) ,000 

N 70 

X2 

Pearson Correlation ,470** 

Sig. (2-tailed) ,000 

N 70 

X3 

Pearson Correlation ,462** 

Sig. (2-tailed) ,000 

N 70 

X4 
Pearson Correlation ,457** 

Sig. (2-tailed) ,000 
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N 70 

X5 

Pearson Correlation ,587** 

Sig. (2-tailed) ,000 

N 70 

X6 

Pearson Correlation ,536** 

Sig. (2-tailed) ,000 

N 70 

X7 

Pearson Correlation ,526** 

Sig. (2-tailed) ,000 

N 70 

X8 

Pearson Correlation ,470** 

Sig. (2-tailed) ,000 

N 70 

X9 

Pearson Correlation ,436** 

Sig. (2-tailed) ,000 

N 70 

X10 

Pearson Correlation ,694** 

Sig. (2-tailed) ,000 

N 70 

X11 

Pearson Correlation ,517** 

Sig. (2-tailed) ,000 

N 70 

X12 

Pearson Correlation ,629** 

Sig. (2-tailed) ,000 

N 70 

X13 

Pearson Correlation ,653** 

Sig. (2-tailed) ,000 

N 70 

X14 

Pearson Correlation ,492** 

Sig. (2-tailed) ,000 

N 70 

X15 

Pearson Correlation ,596** 

Sig. (2-tailed) ,000 

N 70 

X16 

Pearson Correlation ,428** 

Sig. (2-tailed) ,000 

N 70 

X17 

Pearson Correlation ,594** 

Sig. (2-tailed) ,000 

N 70 

X18 

Pearson Correlation ,766** 

Sig. (2-tailed) ,000 

N 70 

X19 

Pearson Correlation ,443** 

Sig. (2-tailed) ,000 

N 70 

X20 

Pearson Correlation ,449** 

Sig. (2-tailed) ,000 

N 70 

Pembelajaran Sejarah 

Kebudayaan Islam 

Pearson Correlation 1 

Sig. (2-tailed)  

N 70 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
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*. Correlation is significant at 

the 0.05 level (2-tailed). 

 

 

 

 

 
Correlations 

 Kemampuan Critical Thinking 

Y1.1 

Pearson Correlation ,599** 

Sig. (2-tailed) ,000 

N 70 

Y1.2 

Pearson Correlation ,568** 

Sig. (2-tailed) ,000 

N 70 

Y1.3 

Pearson Correlation ,577** 

Sig. (2-tailed) ,000 

N 70 

Y1.4 

Pearson Correlation ,395** 

Sig. (2-tailed) ,001 

N 70 

Y1.5 

Pearson Correlation ,670** 

Sig. (2-tailed) ,000 

N 70 

Y1.6 

Pearson Correlation ,357** 

Sig. (2-tailed) ,002 

N 70 

Y1.7 

Pearson Correlation ,470** 

Sig. (2-tailed) ,000 

N 70 

Y1.8 

Pearson Correlation ,568** 

Sig. (2-tailed) ,000 

N 70 

Y1.9 

Pearson Correlation ,573** 

Sig. (2-tailed) ,000 

N 70 

Y1.10 

Pearson Correlation ,564** 

Sig. (2-tailed) ,000 

N 70 

Y1.11 

Pearson Correlation ,677** 

Sig. (2-tailed) ,000 

N 70 

Y1.12 

Pearson Correlation ,495** 

Sig. (2-tailed) ,000 

N 70 

Y1.13 

Pearson Correlation ,408** 

Sig. (2-tailed) ,000 

N 70 

Y1.14 

Pearson Correlation ,430** 

Sig. (2-tailed) ,000 

N 70 

Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha N of Items 

,862 20 
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Y1.15 

Pearson Correlation ,541** 

Sig. (2-tailed) ,000 

N 70 

Y1.16 

Pearson Correlation ,387** 

Sig. (2-tailed) ,001 

N 70 

Y1.17 

Pearson Correlation ,546** 

Sig. (2-tailed) ,000 

N 70 

Y1.18 

Pearson Correlation ,640** 

Sig. (2-tailed) ,000 

N 70 

Y1.19 

Pearson Correlation ,588** 

Sig. (2-tailed) ,000 

N 70 

Y1.20 

Pearson Correlation ,526** 

Sig. (2-tailed) ,000 

N 70 

Kemampuan Critical Thinking 

Pearson Correlation 1 

Sig. (2-tailed)  

N 70 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 

 
Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha N of Items 

,858 20 

 
Correlations 

 Kemampuan Berfikir Interaktif 

Y2.1 

Pearson Correlation ,626** 

Sig. (2-tailed) ,000 

N 70 

Y2.2 

Pearson Correlation ,497** 

Sig. (2-tailed) ,000 

N 70 

Y2.3 

Pearson Correlation ,466** 

Sig. (2-tailed) ,000 

N 70 

Y2.4 

Pearson Correlation ,557** 

Sig. (2-tailed) ,000 

N 70 

Y2.5 

Pearson Correlation ,617** 

Sig. (2-tailed) ,000 

N 70 

Y2.6 

Pearson Correlation ,694** 

Sig. (2-tailed) ,000 

N 70 

Y2.7 
Pearson Correlation ,603** 

Sig. (2-tailed) ,000 
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N 70 

Y2.8 

Pearson Correlation ,398** 

Sig. (2-tailed) ,001 

N 70 

Y2.9 

Pearson Correlation ,481** 

Sig. (2-tailed) ,000 

N 70 

Y2.10 

Pearson Correlation ,504** 

Sig. (2-tailed) ,000 

N 70 

Y2.11 

Pearson Correlation ,433** 

Sig. (2-tailed) ,000 

N 70 

Y2.12 

Pearson Correlation ,399** 

Sig. (2-tailed) ,001 

N 70 

Y2.13 

Pearson Correlation ,473** 

Sig. (2-tailed) ,000 

N 70 

Y2.14 

Pearson Correlation ,573** 

Sig. (2-tailed) ,000 

N 70 

Y2.15 

Pearson Correlation ,645** 

Sig. (2-tailed) ,000 

N 70 

Y2.16 

Pearson Correlation ,469** 

Sig. (2-tailed) ,000 

N 70 

Y2.17 

Pearson Correlation ,443** 

Sig. (2-tailed) ,000 

N 70 

Y2.18 

Pearson Correlation ,503** 

Sig. (2-tailed) ,000 

N 70 

Y2.19 

Pearson Correlation ,381** 

Sig. (2-tailed) ,001 

N 70 

Y2.20 

Pearson Correlation ,581** 

Sig. (2-tailed) ,000 

N 70 

Kemampuan Berfikir Interaktif 

Pearson Correlation 1 

Sig. (2-tailed)  

N 70 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 

 
Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha N of Items 

,850 20 
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2. UJI DESKRIPSI DATA 

Descriptive Statistics 

 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

Pembelajaran Sejarah 

Kebudayaan Islam 

70 29,00 71,00 55,0571 7,59841 

Kemampuan Critical Thinking 
70 39,00 77,00 57,8000 7,96114 

Kemampuan Berfikir Interaktif 
70 38,00 75,00 53,6571 7,63456 

Valid N (listwise) 
70     

 

3. ANALISIS STATISTIKA INFERENSIAL ∑ 

a. UJI NORMALITAS 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

 Unstandardized 

Residual 

N 70 

Normal Parametersa,b 
Mean ,0000000 

Std. Deviation 5,58249738 

Most Extreme Differences 

Absolute ,065 

Positive ,057 

Negative -,065 

Kolmogorov-Smirnov Z ,542 

Asymp. Sig. (2-tailed) ,930 

a. Test distribution is Normal. 

b. Calculated from data. 
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b. LINEARITAS 

 

ANOVA Table 

 Sum of 

Squares 

df Mean 

Square 

F Sig. 

Kemampuan 

Berfikir Interaktif * 

Pembelajaran 

Sejarah 

Kebudayaan Islam 

Between 

Groups 

(Combined) 3172,263 25 126,891 6,572 ,000 

Linearity 
2369,480 1 2369,480 122,726 ,000 

Deviation 

from Linearity 

802,784 24 33,449 1,732 ,056 

Within Groups 
849,508 44 19,307   

Total 
4021,771 69    

Kemampuan 

Critical Thinking * 

Pembelajaran 

Sejarah 

Kebudayaan Islam 

Between 

Groups 

(Combined) 3092,377 25 123,695 4,249 ,000 

Linearity 
2222,865 1 2222,865 76,362 ,000 

Deviation 

from Linearity 

869,512 24 36,230 1,245 ,259 

Within Groups 
1280,823 44 29,110   

Total 
4373,200 69    

c. REGRESI LINEAR BERGANDA 

 

Model Summary 

Model R R Square Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

1 ,713a ,508 ,501 5,62340 

a. Predictors: (Constant), Pembelajaran Sejarah Kebudayaan Islam 

 

Model Summary 

Model R R Square Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 
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1 ,768a ,589 ,583 4,92934 

a. Predictors: (Constant), Pembelajaran Sejarah Kebudayaan Islam 

d. UJI HIPOTESIS 

Coefficientsa 

Model Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. 

B Std. Error Beta 

1 

(Constant) 

16,673 4,951  3,368 ,001 

Pembelajaran 

Sejarah 

Kebudayaan Islam 

,747 ,089 ,713 8,384 ,000 

a. Dependent Variable: Kemampuan Critical Thinking 

 

Coefficientsa 

Model Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. 

B Std. Error Beta 
  

1 (Constant) 

11,196 4,340  2,580 ,012 
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Pembelajaran 

Sejarah 

Kebudayaan Islam 

,771 ,078 ,768 9,875 ,000 

a. Dependent Variable: Kemampuan Berfikir Interaktif 
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D. DOKUMENTASI PENELITIAN 
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