
 

PEMBELAJARAN FIKIH DI JURUSAN PENDIDIKAN AGAMA 

ISLAM FAKULTAS TARBIYAH DAN KEGURUAN UIN 

ALAUDDIN MAKASSAR  

(Studi Berdasarkan Analisis SWOT) 

 

 

 

 

 

 

Skripsi 

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana 

Pendidikan (S.Pd) Jurusan Pendidikan Agama Islam pada Fakultas 

Tarbiyah dan Keguruan UIN Alauddin Makassar  

Oleh: 

YULIANDA  

NIM: 20100116033 

 

UNIVERSITAS ISLAM NEGERIALAUDDIN MAKASSAR 

FAKULTAS TARBIYAH DAN KEGURUAN 

PENDIDIKAN AGAMA ISLAM 

2021  



 

 

i 

 

 

PERNYATAAN KEASLIAN  SKRIPSI 

Mahasiswa yang bertanda tangan dibawah ini: 

Nama   : Yulianda 

NIM   : 20100116033 

Jurusan  : Pendidikan Agama Islam 

Fakultas/Program : Tarbiyah  dan Keguruan/S1 

Alamat   : Samata, Gowa 

Judul  : “Pembelajaran Fikih di Jurusan Pendidikan Agama Islam 

Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Alauddin Makassar 

(Studi berdasarkan analisis SWOT)” 

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini 

benar adalah hasil karya saya sendiri. Jika dikemudian hari terbukti bahwa ia 

merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, seluruhnya, maka 

skripsi dan gelar  yang diperoleh karenanya batal demi hukum. 

Samata-Gowa, 13 Oktober 2020 

Penyusun, 

 

 

 

YULIANDA 

   20100116033 

 

 



 

 

ii 

 

……………………… 

……………………… 
 

……………………… 

PERSETUJUAN UJIAN MUNAQASYAH 

Skripsi dengan judul “Pembelajaran Fikih di Jurusan Pendidikan Agama 

Islam Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Alauddin Makassar (Studi 

Berdasarkan Analisis SWOT)”, yang disusun oleh Saudara Yulianda, NIM: 

20100116033, telah diseminarkan dalam Seminar Hasil Skripsi yang 

diselenggarakan pada hari Selasa, 22 Desember 2020 M. bertepatan dengan 

tanggal 7 Jumadil Awal 1442 H, memandang bahwa skripsi tersebut telah 

memenuhi syarat-syarat ilmiah dan dapat disetujui untuk menempuh Ujian 

Munaqasyah Skripsi. 

Demikian persetujuan ini diberikan untuk proses selanjutnya. 

PEMBIMBING: 

 

1. Dr. M. Shabir U., M.Ag. (….........................................) 

 

2. Dr. H. Andi Achruh, M.Pd.I. (….........................................) 

 

PENGUJI: 

1. Prof. Dr. H. Syahruddin, M.Pd. (….........................................) 

 

2. H. Syamsuri, S.S., M.A. (….........................................) 

 

3. Dr. M. Shabir U., M.Ag. (….........................................) 

 

4. Dr. H. Andi Achruh, M.Pd.I. (….........................................) 

Samata-Gowa, 25 Januari 2021 

Diketahui oleh: 

a.n. Dekan FTK UIN Alauddin Makassar 

Wakil Dekan Bidang Akademik, Ketua Jurusan PAI, 

         

 

Dr. M. Shabir U., M.Ag.   H. Syamsuri, S.S., M.A. 

NIP 196609281993031002 NIP 197212052002121012 

 



 

 

iii 

 



 

iv 

 

KATA PENGANTAR 

حِيْمِ  نِ ألرَّ حْمه ِ ألرَّ  بسِْمِ أللَه

“Assalamu Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh” 

Alhamdulillah Rabbil Alamin, puji dan syukur kehadirat Allah swt., karena 

atas rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. 

Shalawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada baginda Rasulullah 

Muhammad saw., suri tauladan bagi umat islam. 

Syukur Alhamdulillah, akhirnya setelah melalui perjalanan yang panjang, 

penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan bantuan beberapa pihak yang turut 

andil, baik secara langsung maupun tidak langsung, moral maupun material. 

Terkhusus ucapan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada dua sosok manusia 

yang tak kalah berat perjuangannya dalam memberikan seluruh tenaga dan 

waktunya untuk penulis. Kedua sosok itu ialah ayahanda, Salman dan Ibunda 

tercinta, Hamsan, yang telah menjadi sosok panutan, dengan penuh keikhlasan 

membesarkan, menyayangi, dan membiayai kebutuhan sehari-hari penulis 

sehingga dapat terselesaikan skripsi ini, serta saudara-saudariku yang tersayang 

dan seluruh keluarga di kampung halaman. 

Tak lupa pula penulis mengucapkan begitu banyak terima kasih yang 

sebesar-besarnya kepada: 

1. Prof. Hamdan, M.A., Ph.D., Rektor Universitas Islam NegeriAlauddin 

Makassar.Prof. Dr. H. Mardan, M.Ag. Wakil Rektor I Bidang Akademik 

Pengembangan Lembaga, Dr. H. Wahyuddin, M.Hum. Wakil Rektor II 

Bidang Administrasi Umum dan Perencanaan Keuangan, Prof. Dr. 

Darussalam, M. Ag. Wakil Rektor III Bidang Kemahasiswaan, dan Dr. H. 



 

 

v 

 

Kamaluddin Abunawas, M.Ag. Wakil Rektor IVBidang Kerjasama dan 

Pengembangan Lembaga. 

2. Dr. H. A. Marjuni, S.Ag., M.Pd.I., Dekan Fakultas Tarbiyah dan 

KeguruanUIN Alauddin Makassar.Dr, M. Shabir U., M.Ag. Wakil Dekan I 

Bidang Akademik, Dr. Rusdi, M.Ag. Wakil Dekan  II Bidang Administrasi 

Umum, dan  Dr. H. Ilyas, M.Pd., M.Si. Wakil Dekan  III Bidang 

Kemahasiswaan Fakultas Tarbiyah dan Keguruan. 

3. H. Syamsuri, S.S., M.A. dan Muhammad Rusmin B., S.Pd.I., M.Pd.I., Ketua 

Jurusan dan Sekretaris Jurusan Pendidikan Agama Islam Fakultas Tarbiyah 

dan Keguruan UIN Alauddin Makassar, yang begitu banyak memberikan 

dukungan, motivasi dan bimbingan hingga terselesainya skripsi ini. 

4. Dr. M. Shabir U., M.Ag dan Dr. H. Andi Achruh, M.Pd.I., Pembimbing I dan 

II penulis yang begitu banyak memberikan bimbingan, arahan, motivasi  dan 

meluangkan waktunya untuk penulis. 

5. Prof. Dr. H. Syahruddin, M.Pd dan H. Syamsuri, S.S., M.A., Dewan Penguji I 

dan II dalam seminar proposal dan hasil penulis yang banyak memberikan 

arahan dan meluangkan waktunya untuk penulis. 

6. Seluruh dosen dan staff yang ada di lingkungan Fakultas Tarbiyah dan 

Keguruan yang telah banyak memberikan ilmu dan bantuan atas kelancaran 

terselesainya skripsi ini. 

7. Keluarga besar penulis, yang memberikan kasih sayang, dukungan moral dan 

material dan  doa-doa terbaik yang tak henti-hentinya kepada penulis sehingga 

bisa menyelsaikan skripsi ini. 

8. Sahabat MaRiMuZaLi, lima sosok sahabat yang merangkul penulis baik di 

kala suka maupun duka, teman seperjuangan yang memberi semangat, 

dukungan dan motivasi dikala ada salah satu yang terjatuh. Teman yang ketika 



 

 

vi 

 

bersama tak ada keburukan yang terlontar dalam lisan sebab nasehat mereka 

akan selalu mewarnai kehidupan kami. 

9. Rekan-rekan seperjuangan Jurusan PAI angakatan 2016, teman berjuang. 

10. Semua pihak yang penulis tidak bisa sebutkan satu persatu yang telah 

memberikan bantuan dan dukungan hingga terselesainya skripsi ini. 

 Akhir kata, semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat baik bagi 

peneliti sendiri maupun orang lain. Kritik dan masukan penulis harapkan sebagai 

perbaikan penulisan karya selanjutnya. 

Wassalamualaikum Warahatulahi Wabarakatuh. 

 

                                                                    Samata,  November  2020 

              Penulis 

  

 

 

  

 YULIANDA 

20100116033 

 

 

  



 

 

vii 

 

DAFTAR ISI  

HALAMAN JUDUL 

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI  ......................................................  i  

PERSETUJUAN PEMBIMBING ................................................................  ii  

PENGESAHAN SKRIPSI .............................................................................  iii  

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

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

DAFTAR TABEL ..........................................................................................  ix 

DAFTAR TRANSLITERASI . .....................................................................  x 

ABSTRAK ......................................................................................................  xvii 

BAB I  PENDAHULUAN  

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

B. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus  ..............................................  5  

C. Rumusan Masalah ..............................................................................  5  

D. Tinjauan Pustaka ................................................................................  6  

E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian  ......................................................  7  

BAB II  KAJIAN TEORETIS 

A. Pembelajaran Fikih ............................................................................  9  

1. Pengertian Pembelajaran Fikih  ..................................................  9  

2. Tujuan Pembelajaran Fikih  ........................................................  14  

3. Sumber Pembelajaran Fikih ........................................................  14  

4. Ruang Lingkup Pembelajaran Fikih  ..........................................  25  

5. Metode Pembelajaran Fikih ........................................................  29 

B. Analisis SWOT ..................................................................................  34 

1. Pengertian analisis SWOT ..........................................................  34 

2. Faktor-faktor analisis SWOT  .....................................................  35 



 

 

viii 

 

3. Kegunaan analisis SWOT  ..........................................................  37 

4. Analisis SWOT dalam perspektif Islam  ....................................  38 

BAB III METODOLOGI PENELITIAN 

A. Jenis dan Lokasi Penelitian  .............................................................  40  

B. Pendekatan Penelitian  .....................................................................  40  

C. Sumber Data ....................................................................................  41  

D. Metode Pengumpulan Data .............................................................  41  

E. Instrumen Penelitian ........................................................................  42  

F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data .............................................  43 

G. Pengujian Keabsahan Data  .............................................................  45 

BAB IV DESKRIPSI PEMBELAJARAN FIKIH DI JURUSAN 

PENDIDIKAN AGAMA ISLAM FAKULTAS TARBIYAH DAN 

KEGURUAN UIN ALAUDDIN MAKASSAR(Studi Berdasarkan 

Analisis SWOT) 

A. Pembelajaran Fikih pada Jurusan Pendidikan Agama Islam Fakultas 

Tarbiyah dan Keguruan UIN Alauddin Makassar ...........................  47 

B. Hasil Analisis SWOT pada Pembelajaran Fikih di Jurusan Pendidikan 

Agama Islam Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Alauddin Makassar 

 .........................................................................................................  67 

BAB V PENUTUP  

A. Kesimpulan  .....................................................................................  71  

B. Implikasi Penelitian  ........................................................................  72  

DAFTAR PUSTAKA .....................................................................................  73 

LAMPIRAN-LAMPIRAN  ...........................................................................  76 

DAFTAR RIWAYAT HIDUP  .....................................................................  105 

 

 

 



 

 

ix 

 

DAFTAR TABEL 

Tabel  1 : Deskripsi Fokus Penelitian  

Tabel  2 : Rencana Pembelajaran Semester (RPS)  



 

 

x 

 

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN  

A. Transliterasi Arab-Latin 

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinyake 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

 ṡa ṡ es (dengan titik di atas) ث

 Jim J Je ج

 ḥa ḥ ha (dengan titik di bawah) ح

 Kha Kh ka dan ha خ

 Dal D De د

 Żal Ż zet (dengan titik di atas) ذ

 Ra R Er ر

 Zai Z Zet ز

 Sin S Es س

 Syin Sy es dan ye ش

 ṣad ṣ es (dengan titik di bawah) ص

 ḍad ḍ de (dengan titik di bawah) ض 

 ṭa ṭ te (dengan titik di bawah) ط

 ẓa ẓ zet (dengan titik di bawah) ظ

 ain ‘ apostrof terbalik‘ ع
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 Gain G Ge غ

 Fa F Ef ف

 Qaf Q Qi ق

 Kaf K Ka ك

 La L El ل

 mim M Em م

 Nun N En ن

 wau W We و

 Ha H Ha ه

 hamzah ‘ Apostrof ء

 Ya Y Ye ى

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

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

(‘). 

2. Vokal 

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

tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.Vokal tunggal bahasa 

Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagaiberikut: 

Tanda Nama Hufuf Latin Nama 

 Fathah A A ا َ

 xiَِ ا
Kasrah I I 

 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 Contoh 
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3. Maddah  

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan  

huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda,yaitu: 

4. Ta’ Marbūṭah 

Transliterasiuntuk ta’ marbūṭah ada dua, yaitu: ta’marbūṭah yang hidup 

atau mendapat harkat fathah, kasrah, dan dammah, yang transliterasinya adalah 

[t]. Sedangkan ta‟marbūṭah yang mati atau mendapat harkat sukun 

transliterasinya adalah[h]. 

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

menggunakan kata sandang “al” serta bacaan kedua kata itu terpisah, 

makata’marbūṭah itu ditransliterasikan dengan ha (h). 

Contoh: 
 

Contoh Latin Keterangan 

مَة   كح  al-ḥikmah ta‟marbūṭah mati اَلْحِ

َطحفَالِ رَ   rauḍah al-aṭfal ta‟marbūṭah hidup وحضَة  الْح

 

 بَ ي حنَك مح   Fathah dan yā Ai a dan i =bainakum ئَ 

 هَوحلَ =Fathah dan wau Au a dan u haula ؤَ 

Harakat 

Dan Huruf 

Nama Huruf dan 

Tanda 

Nama Contoh 

 fathah dan alif atau ... اَ  │ ...ىَ 

yā 

 
Ā 

a garis di atas 
 مَا تَ 

 kasrah dan yā Ī i garis di atas ىِ 
 قِيحلَ 

 يََ وحت   dammah dan wau Ū u garis di atas و  
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5. Syaddah(Tasydīd) 

Syaddah atau tasydīd yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan 

dengan sebuah tanda tasydīd(  ّ ), dalam transliterasinya ini dilambangkan 

dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah. 

Contoh: 

rabbanā=بَّنها  ره
Jika huruf ىber-tasydīd di  akhir sebuah kata dan didahului  oleh  huruf 

kasrah (  ِىي), maka ia ditransliterasikan seperti huruf maddah(i). 

Contoh: 

 ali (bukan ‘aliyy atau ‘aly)‘ =عهلِي  

6. KataSandang  

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf 

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

ditransliterasisepertibiasa,al-,baikketikaiadiikutiolehhurufsyamsiahmaupun 

huruf qamariah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang 

mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan 

dihubungkan dengan garis mendatar (-). 

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

د         al-biladu : اهلْبلَه
7. Hamzah 

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (‘) hanya berlaku 

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

terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia 

berupa alif. 

Contoh:  َتََحم ر وحن : ta’muruna 

ءٌ      شَ   يح : syai’un 
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8. Penulisan Kata Arab yang Lazim Digunakan dalam Bahasa Indonesia  

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

atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa 

Indonesia, atau sudahsering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi 

ditulis menurut cara transliterasi di atas.Misalnya kata Al-Qur‟an (dari al- 

Qur‟ān), alhamdulillah, dan munaqasyah. Namun, bila kata-kata tersebut 

menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka harus ditransliterasi secara 

utuh. Contoh: 

Fī Zilāl al- Qur‟ān 

Al-Sunnah qabl al-tadwīn 

9. Lafz al-Jalālah(الله) 

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

lainnya atau berkedudukan sebagai mudāf ilaih (frasa nominal), ditransliterasi 

tanpa huruf hamzah. 

Contoh: 

dinullah ِبِِللbillah  ِدِيحن  الل 

Adapun ta‟marbūtah di akhir kata yang disandarkan kepada lafzal-

jalālah, ditransliterasi dengan huruf[t]. 

Contoh:   

ةَِ اِلل    hum fi raḥmatillah : ه مح فِح رَحْح
10. Huruf Kapital  

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

transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf 

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

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

tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri 
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didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis deengan 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 

Abu Naṣr al-Farabi 

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

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

disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi.   

Contoh:   

Abu al-Walid Muḥammad ibn Rusyd, Ibnu Rusyd, Abu al-Walid Muḥammad 

B. DaftarSingkatan 

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah: 

swt. = subhanahu wata’ala 

saw. = sallallahu ‘alaihi wasallam 

a.s. = ‘alaihial-salam 

H = Hijriah 

M = Masehi  

SM  = Sebelum Masehi  

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

w.   = Wafat tahun  

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

HR  = Hadis Riwayat  

Untuk karya ilmiah berbahasa Arab, terdapat beberapa singkatan berikut:  
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 صفحة   =  ص

=  دم  بدون مكان      

=  صلعم صلى الله عليه و سلم     

=  ط  طبعة      

 بدون ناشر  =  دن

=  الخ  الى اخرها      

=  ج جزء    
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ABSTRAK 

Nama : Yulianda  

NIM : 20100116033 

Judul : Pembelajaran Fikih di Jurusan Pendidikan Agama Islam 

Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Alauddin Makassar 

(Studi Berdasarkan Analisis SWOT)   

 

Penelitian ini bertujuan untuk: 1) Mengetahui pembelajaran fikih pada 

Jurusan Pendidikan Agama Islam Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Alauddin 

Makassar; 2) Mengetahui hasil analisis SWOT pada pembelajaran fikih di Jurusan 

Pendidikan Agama Islam Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Alauddin 

Makassar.    

Penelitian ini adalah jenis penelitian deskriptif kualitatif, yaitu 

mendeskripsikan suatu peristiwa atau objek yang menjadi fokus penelitian dan 

menggunakan pendekatan fenomenologi. Adapun metode pengumpulan data yang 

digunakan adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi. Instrumen penelitian 

yang digunakan adalah pedoman observasi, pedoman wawancara, dan 

Handphone. Kemudian, teknik analisis data dilakukan dengan 3 tahapan, yaitu 

reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Pengujian keabsahan data 

dilakukan dengan 3 cara, yaitu triangulasi, memperpanjang waktu pengamatan, 

dan Member check.  

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: 1)Pembelajaran fikih di Jurusan 

Pendidikan Agama Islam Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Alauddin 

Makassar, yaitu terdiri dari: a) Tujuan pembelajaran  fikih di Jurusan Pendidikan 

Agama Islam adalah memiliki pengetahuan dasar-dasar keislaman sebagai agama 

rahmatan lil ‘alamin dan menguasai materi PAI di sekolah dan madrasah. b) 

Materi pembelajaran fikih di Jurusan Pendidikan Agama Islam yaitu, Ilmu Fikih, 

Fikih I, Fikih II, Fikih III, Masailul Fiqhiyah Wal Hadisah dan Ushul Fikih. c) 

Metode yang digunakan oleh dosen beragam, di antaranya ceramah, diskusi, tanya 

jawab, pemberian tugas, dan demonstrasi. d) Media Pembelajaran fikih, yaitu 

media cetak dan noncetak. e) Kegiatan pembelajaran Fikih di Jurusan Pendidikan 

Agama Islam disusun dan dirangkum menjadi RPS (Rencana Pembelajaran 

Semester). f) Evaluasi pembelajaran fikih, yaitu kehadiran, keaktifan dalam kelas, 

perilaku/akhlak, tugas, makalah, persentasi, UTS dan UAS. g) Buku 

rujukan/referensi pembelajaran fikih di Jurusan Pendidikan Agama Islam, yaitu 

Fiqih 4 madzhab, Fiqih Ibadah. Moh. Rifa’i, Fiqih Ibadah. Abdul Hamid dan Beni 

Ahmad Saebani, Ushul al-Fiqh al-Islami. Wahbah az-Zuhaily, Ushul Fiqh. Amir 

Syarifuddin, Fiqh dan Ushul Fiqh. Nurhayati dan Ali Imran Sinaga, Ushul Fiqih. 



 

 

xviii 

 

Muhammad Abu Zahrah, dan lain-lain.2) Hasil analisis SWOT pada pembelajaran 

Fikih di Jurusan Pendidikan Agama Islam Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN 

Alauddin Makassar, yaitu a) Kekuatan (Strengths), yaitu pengalaman mengajar 

dosen fikih, sarana prasarana, dan kurikulum 2018; b) Kelemahan (Weaknesses), 

yaitu Jurusan Pendidikan Agama Islam kekurangan dosen fikih; c) Peluang 

(Opportunities), yaitu  mahasiswa/i baru, mahasiswa/i bisa mengembangkan 

pemahaman mereka tentang fikih dan alumni; d) Ancaman (Threats), yaitu 

pemahaman takfiri. 

Berdasarkan hasil penelitian pada Pembelajaran Fikih di Jurusan 

Pendidikan Agama Islam Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Alauddin 

Makassar, maka implikasi penelitian ini yaitu, bahwa peranan pendidik/dosen 

sangat penting dalam menunjang berlangsungnya proses pembelajaran, dimana 

dia harus mampu menguasai meteri dan mengelola pembelajaran dengan baik agar 

tujuan pembelajaran dapat tercapai. Dan dengan analisis SWOT pendidik/dosen 

maupun mahasiswa/i dapat mengetahui kekuatan, kelemahan, peluang dan 

ancaman dalam pembelajaran fikih. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah  

Pendidikan merupakan kebutuhan dasar setiap manusia. Pendidikan secara 

umum diartikan sebagai bimbingan yang diberikan oleh orang dewasa kepada 

anak yang belum dewasa untuk mencapai tujuan, yaitu kedewasaan.1 Dalam UU 

RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 1 ayat 1 

disebutkan mengenai pengertian pendidikan, yaitu:  

Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana 
belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif 
mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual 
keamanan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta 
keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.2 

Dalam dunia pendidikan, tentunya tidak terlepas dari istilah proses 

pembelajaran. Pembelajaran dapat diartikan sebagai proses kerja sama antara 

pendidik dan peserta didik dalam memanfaatkan segala potensi dan sumber yang 

ada, baik potensi yang bersumber dari dalam diri peserta didik itu sendiri seperti 

minat, bakat, dan kemampuan dasar yang dimiliki, termasuk gaya belajar, maupun 

potensi yang ada di luar diri peserta didik seperti lingkungan, sarana, dan sumber 

belajarsebagai upaya untuk mencapai tujuan belajar tertentu. Sebagai suatu proses 

kerja sama, pembelajaran tidak hanya menitikberatkan pada kegiatan pendidik 

atau kegiatan peserta didik saja, tetapi pendidik dan peserta didik secara bersama-

sama berusaha mencapai tujuan pembelajaran yang telah ditentukan. Dengan 

demikian, kesadaran dan pemahaman pendidik dan peserta didik akan tujuan yang 

harus dicapai dalam proses pembelajaran merupakan syarat mutlak yang tidak 

 

1Burhanuddin Salam, Pengantar Pedagogik (Jakarta: Rineka Cipta, 1997), h. 4.  

2Tim Penyusun UU RI, Sistem Pendidikan Nasional UU RI No. 20 Tahun 2003 (Cet. IV; 

Jakarta: Sinar Grafika, 2008), h. 5 
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bisa ditawar sehingga dalam prosesnya, pendidik dan peserta didik mengarah pada 

tujuan yang sama.3 

Dalam proses pembelajaran, pendidik akan mengatur seluruh rangkaian 

kegiatan pembelajaran. Dimulai dari membuat desain pembelajaran, 

melaksanakan kegiatan pembelajaran, bertindak mengajar atau membelajarkan, 

malakukan evaluasi pembelajaran termasuk proses dan hasil belajar yang berupa 

“dampak pengajaran”.  

Adapun ayat yang berkaitan dengan proses belajar mengajar yaitu dalam 

QS al-Baqarah/2: 31.  

اَءِ هٰ  اَءَ ك لَّهَا ثُ َّ عَرَضَه مح عَلَى الحمَلٰئِكَةِ فَ قَالَ انَحبِئ  وحنِح بَِِسْح َسْح َ وَعَلَّمَ اٰدَمَ الْح . ؤ لْءِ اِنح ك ن حت مح صٰدِقِيح  

Terjemahnya:  

Dan Dia ajarkan kepada Adam nama-nama (benda) semuanya, kemudian 
Dia perlihatkan kepada para malaikat seraya berfirman, “sebutkan kepada-
Ku nama semua (benda) ini, jika kamu yang benar!4 

Dari ayat di atas, dapat disimpulkan bahwa proses pembelajaran 

merupakan aktivitas yang melibatkan beberapa komponen, yaitu peserta didik, 

pendidik, lingkungan pembelajaran, alat pembelajaran, dan tujuan yang menjadi 

sasaran kegiatan pembelajaran.5 Pembelajaran bukan hanya sekadar 

menyampaikan materi pelajaran, melainkan suatu proses pembentukan perilaku 

peserta didik. Peserta didik adalah organisme unik yang sedang berkembang. 

Peserta didik bukan benda mati yang dapat diatur begitu saja melainkan memiliki 

minat dan bakat yang berbeda serta memiliki gaya belajar yang berbeda pula. 

 

3Leo Agung dan Sri Wahyuni, Perencanaan Pembelajaran Sejarah (Yogyakarta: Penerbit 

Ombak, 2013), h. 3.   

4Kementerian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya (Jakarta: Suara Agung, 2019),  h. 

7.   

5Bahaking  Rama, Teori dan Pelaksanaan Pembelajaran dalam Pendidikan Islam 

(Makassar: Alauddin University Press, 2014), h. 28.   
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Itulah sebabnya proses pembelajaran adalah proses yang kompleks yang harus 

memperhitungkan berbagai kemungkinan yang akan terjadi.6 Hal itu bisa saja 

menjadi tantangan bagi pendidik dalam pembelajaran jika tidak mengetahui 

karakter masing-masing peserta didiknya karena yang menentukan berhasil atau 

tidaknya suatu pembelajaran tergantung pada pendidik.    

Karena demikian penting dan sangat menentukannya peran pendidik 

dalam menentukan keberhasilan pendidikan, seseorang dapat berkata “Andai kata 

tidak ada kurikulum, ruangan dan komponen pendidikan lainnya, namun masih 

ada pendidik, kegiatan pendidikan akan tetap berjalan.” Itulah sebabnya tidak 

mengherankan bahwa ketika Hirosima dan Nagasaki dibom oleh Amerika Serikat, 

yang ditanyakan lebih dahulu oleh Kaisar Jepang pada waktu itu adalah “berapa 

jumlah guru yang masih tersisa?” 7Seorang pendidik harus mampu mengelola 

kelas dengan baik agar dapat mencapai tujuan pembelajaran yang sudah 

ditargetkan. Jika pendidik menguasai berbagai metode dan strategi pembelajaran, 

maka akan memberi peluang untuk memilih metode yang akan digunakan dalam 

mengajar sesuai materi yang diajarkan.  

Mata pelajaran fikih merupakan salah satu mata kuliah di Jurusan 

Pendidikan Agama Islam UIN Alauddin Makassar. Mata pelajaran fikih sangatlah 

penting untuk diketahui karena membahas persoalan hukum yang mengatur 

berbagai aspek kehidupan manusia, baik kehidupan pribadi, bermasyarakat, 

maupun hubungan manusia dengan penciptanya.  

Dalam pembelajaran fikih dibicarakan berbagai aspek, di antaranya 

masalah ibadah yang dibahas yaitu bentuknya, macamnya, caranya, waktunya, 

 

6Leo Agung dan Sri Wahyuni, Perencanaan Pembelajaran Sejarah, h. 9.  

7Abuddin Nata, Manajemen Pendidikan (Mengatasi Kelemahan Pendidikan Islam di 

Indonessia) (Jakarta: Kencana, 2012), h. 58.   



4 

 

 

 

hukumnya, hikmahnya dan sebagainya.8 Dalam pelaksanaanya, pengajaran fikih 

ini pada tingkat permulaan tentu diberikan materi-materi yang sifatnya sederhana, 

tidak banyak membutuhkan pikiran yang berbelit-belit, tidak banyak mengunakan 

dalil-dalil, tapi praktis serta mudah diamalkan. Semakin tinggi tingkatan 

pengajarannya semakin banyak pula masalah-masalah dan dalil-dalil yang 

dikemukakan. Selanjutnya dibicarakan pula materi perbandingan dan 

kemungkinan-kemungkinan pengamalannya, serta berbagai pendapat ulama 

tentang itu. Tentu saja yang terakhir ini diberikan pada pengajaran tinggi.9 

Pada berbagai perguruan agama, mata pelajaran fikih ini sudah dikotak-

kotakkan. Ada yang mengambil sebagian saja dalam satu kotak yang namanya 

mata pelajaran “ibadah syari’ah”. Ada yang menggunakan nama “syari’ah” saja 

kemudian dilanjutkan dengan pengajaran “mu’amalat”. Ada lagi yang menamakan 

“syari’ah” dengan isinya metari fikih. Pada umumnya mereka belum sampai 

kepada menjelajahi seluruh ruang lingkup fikih dengan pembicaraan dan 

pembahasan. 

Pengetahuan tentang fikih pada era sekarang sudah sangat mudah 

didapatkan. Mulai dari pengajaran secara tradisional hingga pengetahuan yang 

bisa diperoleh melalui teknologi modern seperti internet. Pengetahuan yang begitu 

mudah tersebut sudah sepantasnya mampu memberikan kontribusi pada kualitas 

pengamalan agama. Tetapi, realitanya banyak materi yang kita temui namun 

pengaplikasiannyadalam kehidupan sehari-hari masih sangat kurang. 

Melihat persoalan dalam proses pembelajaran maka diperlukan analisis 

SWOT. Analisis SWOT tidak hanya digunakan dalam bidang industri saja, tetapi 

juga bisa digunakan dalam menganalisis lembaga pendidikan. Dalam proses 

 

8Zakiah Daradjat, dkk, Metodik Khusus Pengajaran Agama Islam  (Jakarta: Bumi Aksara, 

2014), h. 74.   

9Zakiah Daradjat, dkk, Metodik Khusus Pengajaran Agama Islam,  h. 85.     
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pembelajaran pendidik tentunya harus mengetahui problematika yang terdapat 

dalam pembelajaran, mengetahui kekuatan, kelemahan, peluang maupun ancaman 

sehingga bisa melahirkan solusi-solusi cemerlang dan bisa mencapai tujuan 

pembelajaran dan pendidikan sekaligus.  

B. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus  

Fokus penelitian ini adalah pembelajaran fikih di Jurusan Pendidikan 

Agama Islam Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Alauddin Makassar 

berdasarkan analsis SWOT. Analisis SWOT yang dimaksud ini yaitu singkatan 

dari Strengths kekuatan), Weaknesses (kelemahan), Opportunities (peluang),dan 

Threats (ancaman). Dalam metode atau pendekatan ini harus memikirkan tentang 

kekuatan apa saja yang dimiliki, kelemahan apa saja yang melekat pada proses 

pembelajaran, kesempatan yang terbuka, dan mengetahui ancaman, gangguan 

serta tantangan yang akan dihadapi di masa depan. Berikut rincian deskripsi fokus 

penelitian, yaitu: 

Tabel 1 

Deskripsi Fokus Penelitian 

Fokus Penelitian Deskripsi 

Pembelajaran Fikih 

di Jurusan 

Pendidikan Agama 

Islam Fakultas 

Tarbiyah dan 

Keguruan UIN 

Alauddin Makassar 

(Studi Berdasarkan 

- Perencanaa pembelajaran 

fikih  

- Pelaksanaan pembelajaran 

fikih (dosen, mahasiswa, 

metode, media, materi, dll.) 

- Evaluasi pembelajaran  

-Analisis SWOT pada 

pembelajaran fikih. 
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Analisis SWOT)  

C. Rumusan Masalah  

Berdasarkan latar belakang di atas maka yang menjadi pokok masalah 

dalam penelitian ini adalah bagaimana pembelajaran fikih di Jurusan Pendidikan 

Agama Islam Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Alauddin Makassar 

berdasarkan analisis SWOT. Pokok masalah ini selanjutnya dijabarkan ke dalam 2 

sub masalah, yaitu: 

1. Bagaimana pembelajaran fikih pada Jurusan Pendidikan Agama Islam 

Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Alauddin Makassar? 

2. Bagaimana hasil analisis SWOT pada pembelajaran fikih di Jurusan 

Pendidikan Agama Islam Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Alauddin 

Makassar? 

D. Tinjauan Pustaka  

Kajian pustaka merupakan kajian teori dari bermacam-macam sumber 

informasi yang berkaitan erat dengan permasalahan penelitian yang hendak 

dipecahkan.10 Berdasarkan hasil pencarian terhadap penelitian terdahulu, untuk 

penelitian ini ditemukan beberapa penelitian yang sejalan dengan judul tersebut. 

Adapun penelitian yang relevan dengan penelitian ini, yaitu sebagai berikut: 

1. Skripsi yang ditulis oleh Muhammad Ali Nur Ihsan pada tahun 2016, 

Jurusan Kependidikan Islam Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Sunan 

Kalijaga Yogyakarta, dengan judul “Penerapan Analisis SWOT Terhadap 

Peningkatam Mutu Pendidikan pada Program Plus di SD Muhammadiyah Pakel 

Yogyakarta.” Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa (1) Penerapan analisis 

 

10Sukardi, Metodologi Penelitian Pendidikan (Kompetensi dan Praktiknya) (Jakarta: 

Bumi Aksara, 2016), h. 70.   
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SWOT pada Program Plus di SD Muhammadiyah Pakel Yogyakarta dengan 

alasan agar pihak sekolah mengetahui kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman 

guna menentukan stategi yang tepat dalam meningkatkan mutu pendidikan. (2) 

Proses penerapan analisis SWOT dengan terlebih dahulu melakukan analisis 

terhadap aspek lingkungan internal maupun eksternal sekolah. (3) Hasil penerapan 

analisis SWOT pada Program Plus di SD Muhammadiyah Pakel Yogyakarta, 

adalah bahwa secara umum mutu pendidikannya sudah memenuhi standar 

nasional, namun demikian masih terdapat beberapa komponen yang harus 

diperbaiki, atau dikembangkan agar mutu pendidikan dapat dicapai sesuai dengan 

tujuan sekolah.11 

2. Skripsi yang ditulis oleh Eka Susanti pada tahun 2018, Jurusan 

Manajemen Pendidikan Islam Fakultas ILmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Raden 

Fatah Palembang, dengan judul “Implementasi Analisis SWOT dalam 

Perencanaan Peningkatan Mutu Pendidikan di MTs N 2 Kota Palembang.” Hasil 

penelitiannya menunjukkan bahwa hasil analisis SWOT yaitu, Strengths yang 

dimiliki memenuhi standar dari indikator mutu yang telah ditetapkan pemerintah, 

Weakness yang dimiliki letak gegrafis sekolah, stakeholder yang kurang disiplin, 

sistem manajerial yang kurang rapi, Opportunities yang dimiliki kemitraan yang 

tinggi, peningkatan suasana kondusif, sedangkan threats yang harus dihadapi 

yakni menyatukan civitas akademika satu visi, persaingan lembaga pendidikan 

eksternal, perubahan globalisasi. Adapun faktor pendukung analisis SWOT adalah 

stakeholder yang aktif, dan kepala madrasah yang progresif dalam evaluasi dan 

 

11Muhammad Ali Nur Ihsan, “Penerapan Analisis SWOT Terhadap Peningkatam Mutu 

Pendidikan pada Program Plus di SD Muhammadiyah Pakel Yogyakarta”, Skripsi (Yogyakarta: 

Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Kalijaga Yogyakarta, 2016).  
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pengembangan, dan untuk faktor penghambatnya yakni adanya kendala sistem 

informasi manajemen, SDM yang kurang professional dan tipe kepemimpinan.12 

E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian  

1. Tujuan penelitian 

a. Untuk mengetahui pembelajaran fikih pada Jurusan Pendidikan Agama Islam 

Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Alauddin Makassar. 

b. Untuk mengetahui hasil analisis SWOT pada pembelajaran fikih di Jurusan 

Pendidikan Agama Islam Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Alauddin 

Makassar.  

2. Kegunaan penelitian 

a. Bagi penulis, dengan penelitian ini diharapkan  dapat menambah wawasan 

dan pengetahuan yang mendalam terkait cara manajemen suatu lembaga 

khususnya dalam pembelajaran.  

b. Bagi pembaca, penelitian ini diharapkan menjadi sumbangan ilmu 

pengetahuan khususnya bagi mereka yang terlibat langsung dalam 

penyelenggaraan jasa pendidikan.  

 

 

 

 

 

 

 

12Eka Susanti, “Implementasi Analisis SWOT dalam Perencanaan Peningkatan Mutu 

Pendidikan di MTsN 2 Kota Palembang”, Skripsi (Palembang: Fakultas Ilmu Tarbiyah dan 

Keguruan UIN Raden Fatah Paalembang, 2018).   
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BAB II  

KAJIAN TEORETIS 

A. Pembelajaran Fikih  

1. Pengertian Pembelajaran Fikih 

Pembelajaran berasal dari kata belajar. Belajar dapat dipahami sebagai 

suatu perubahan dalam pelaksanaan tugas yang terjadi sebagai hasil dari 

pengalaman dan tidak ada sangkut pautnya dengan kematangan rohani, kelelahan, 

motivasi perubahan-perubahan dalam situasi stimulus atau faktor-faktor samar 

lainnya yang tidak berhubungan langsung dengan kegiatan belajar. Sedangkan 

menurut Winkel, belajar adalah suatu aktivitas mental/psikis yang berlangsung 

dalam interaksi aktif dengan lingkungan, yang menghasilkan perubahan-

perubahan dalam pengetahuan, pemahaman, keterampilan dan nilai sikap.1 

Dalam kaitannya dengan aktivitas belajar, dapat dilihat firman Allah dalam 

QS al-Alaq/96: 1-5.  

مِ رَبِ كَ الَّذِيح خَلَقَ)   اقِ حرأَحبِِ  نحسَانَ مِنح عَلَقٍ) ١سح رَم ) ٢( خَلَقَ الْحِ كَح ( ٣( اقِ حرأَح وَرَبُّكَ الْح
نحسَانَ مَ ٤الَّذِيح عَلَّمَ بِِلحقَلَمِ) ( ٥الَحَ يَ عحلَمح)( عَلَّمَالْحِ  

Terjemahnya:  

Bacalah dengan (menyebut) nama tuhanmu yang menciptakan; Dia telah 
menciptakan manusia dari segumpal darah; Bacalah, dan Tuhanmulah Yang 
Maha Mulia; Yang mengajarkan (manusia) dengan pena; Dia mengajarkan 
manusia apa yang tidak diketahuinya.2 

Wahyu yang pertama diturunkan oleh Allah swt. kepada Nabi Muhammad 

saw. (QS al-Alaq/96: 1-5) memberikan isyarat, bahwa Islam amat memperhatikan 

 

1Nurkhalisah Latuconsina, Pengelolaan Kelas dalam Pembelajaran (Makassar: Alauddin 

University Press, 2013), h. 4.   

2Kementerian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya (Jakarta: Suara Agung, 

2019), h. 597.  
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masalah belajar (dalam konteks menuntut ilmu), sehingga implementasi menuntut 

ilmu (belajar) itu wajib menurut Islam. Di dalam al-Qur’an banyak ditemukan 

kalimat seperti ya’qilūn, yatafakkarūn, yubṣirūn, yasma’ūn, dan sebagainya.3 

Kalimat-kalimat di atas mengisyaratkan bahwa al-Qur’an mengajarkan agar 

manusia menggunakan potensi atau organ psiko-psikis, seperti akal, indera 

penglihatan (mata), dan indera pendengaran (telinga) untuk melakukan kegiatan 

belajar.4 

Rombepajung dalam Muhammad Thobroni dan Arif Mustofa berpendapat 

bahwa pembelajaran adalah pemerolehan suatu mata pelajaran atau pemerolehan 

suatu keterampilan melalui pelajaran, pengalaman, atau pengajaran.5 

Pembelajaran merupakan proses belajar mengajar antara pendidik dan peserta 

didik dengan untuk mencapai tujuan pembelajaran.  

Pada pendidikan formal (sekolah), pembelajaran merupakan tugas yang 

dibebankan kepada guru, karena guru merupakan tenaga profesional yang 

dipersiapkan untuk itu. Pembelajaran di sekolah semakin berkembang, dari 

pengajaran yang bersifat tradisional sampai pembelajaran dengan sistem modern. 

Kegiatan pembelajaran bukan lagi sekedar kegiatan mengajar (pengajaran) yang 

mengabaikan kegiatan belajar, yaitu sekedar menyiapkan pengajaran dan 

melaksanakan prosedur mengajar dalam pembelajaran tatap muka. Akan tetapi, 

 

3Tohirin, Psikologi Pembelajaran Pendidikan Agama Islam: Berbasis Integrasi dan 

Kompetemsi (Jakarta: Rajawali Press, 2005), h. 54.  

4Bahaking Rama, Teori dan Pelaksanaan Pembelajaran dalam Pendidikan Islam 

(Makassar: Alauddin University Press, 2014), h. 2.  

5Muhammad Thobroni dan Arif Mustofa, Belajar dan Pembelajaran (Pengembangan 

Wacana dan Praktik Pembelajaran dalam Pengembangan Nasional) (Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 

2011), h. 18.  
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kegiatan pembelajaran lebih kompleks lagi dan dilaksanakan dengan pola-pola 

pembelajaran yang bervariasi.6 

Ada empat pola pembelajaran. Pertama, pola pembelajaran guru dengan 

siswa tanpa menggunakan alat bantu/bahan pembelajarn dalam bentuk alat peraga. 

Pola pembelajaran ini sangat tergantung pada kemampuan guru dalam mengingat 

bahan pembelajaran dan menyampaikan bahan tersebut secara lisan kepada siswa. 

Kedua, pola (guru + alat bantu) dengan siswa. Pada pola pembelajaran ini guru 

sudah dibantu oleh berbagai bahan pembelajaran yang disebut alat peraga 

pembelajaran dalam menjelaskan dan meragakan suatu pesan yang bersifat 

abstrak. Ketiga, pola (guru + media) dengan siswa. Pola pembelajaran ini sudah 

mempertimbangkan keterbatasan guru, yang tidak mungkin menjadi satu-satunya 

sumber belajar. Guru dapat memanfaatkan berbagai media pembelajaran sebagai 

sumber belajar yang dapat menggantikan guru dalam pembelajaran. Dan keempat, 

pola media dengan siswa atau pola pembelajaran jarak jauh menggunakan media 

atau bahan pembelajaran yang disiapkan. Berdasarkan pola-pola pembelajaran 

tersebut di atas, maka membelajarkan itu tidak hanya sekedar mengajar (seperti 

pola satu), karena membelajarkan yang berhasil harus memberikan banyak 

perlakuan kepada siswa.7 

Pada bagian ini akan dikemukakan definisi-definisi fikih baik secara 

umum maupun secara khusus.  

a. Definisi ilmu fikih secara umum ialah suatu ilmu yang mempelajari 

bermacam-macam syariat atau hukun Islam dan berbagai macam aturan 

 

6Tim Pengembang MKDP Kurikulum dan Pembelajaran, Kurikulum dan Pembelajaran 

(Jakarta: Rajawali Pers, 2016), h. 128.  

7Tim Pengembang MKDP Kurikulum dan Pembelajaran, Kurikulum dan Pembelajaran, 

h. 128-129.  
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hidup bagi manusia, baik yang bersifat individu maupun yang berbentuk 

masyarakat sosial.  

b. Ilmu fikih merupakan suatu kumpulan ilmu yang sangat besar gelanggang 

pembahasannya, yang mengumpulkan berbagai ragam jenis hukum islam dan 

bermacam rupa aturan hidup, untuk keperluan seseorang, segolongan dan 

semasyarakat dan semua manusia.8 

Jadi, secara umum ilmu fikih dapat disimpulkan bahwa jangkauan fikih itu 

sangat luas sekali, yaitu membahas masalah-masalah hukum Islam dan 

peraturan-peraturan yang berhubungan dengan kehidupan manusia.  

c. Definisi fikih yang dikemukakan oleh ustaz Abdul Hamid Hakim dalam 

kitabnya Sulam, antara lain:  

 . م  فَ قِ هحت  كَلََمَكَ اَىح فَهِمحت   الَحفِقحه  ل غَةً الَحفَهح
Artinya:  

Fikih menurut bahasa: faham, maka tahu aku akan perkataan engkau, 
artinya faham aku.9 

Menurut bahasa fikih berasal dari bahasa Arab, yaitu (  فِقحه) artinya paham 

atau mengerti. Dengan demikian, jika seseorang berkata   فَ قِ هحت(aku paham), 

maksudnya adalah ia mengerti tujuan perkataan seseorang. Akan tetapi, sebagian 

ulama menjelaskan bahwa mengerti atau paham yang dimaksud dalam  kata fikih 

bukanlah sekedar  paham  terhadap hal-hal yang dengan mudah dapat dimengerti, 

melainkan pemahaman yang mendalam. Sedangkan fikih menurut istilah adalah 

sebagai berikut:  

تِهَاد .  كَامِ الشَّرحعِيَّةِ الَّتِِ طَريِ حقَهَا الْحِجح َحح  وَاصحطِلََحًا: الَحعِلحم  بِِلْح
 

Artinya:  

 

8M. Hasbi Ash-Shiddieqy, Pengantar Hukum Islam (Jakarta: Bulan Bintang, 1980), h. 22.  

9Nazar Bakry, Fiqh & Ushul Fiqh (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003), h. 8.  
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Fikih menurut istilah/ketetapan ialah mengetahui hukum-hukum agama 
Islam dengan cara atau jalannya ijtihad.10 

Di dalam al-Qur’an tidak kurang dari 19 ayat yang berkaitan dengan kata 

fikih dan semuanya dalam bentuk kata kerja, seperti di dalam QS al-Taubah/9: 

122.   

يحنِ وَليِ  نحذِ   يئفَِةٌ ل يَِ تَ فَقَّه وحا فِىنح ك لِ  فِرحقَةٍ مِن حه مح طاَ... فَ لَوحلَْ نَ فَرَمِ  االِيَحهِمح لعََلَّه مح  ر وحاقَ وحمَه مح اِذَارَجَع وح الدِ 
. يََحذَر وحنَ   

Terjemahnya:  

Hendaklah dari tiap-tiap golongan mereka ada serombongan orang yang 
pergi untuk memahami (mempelajari) agama agar memberi peringatan 
kepada kaumnya apabila mereka telah kembali kepadanya, supaya mereka 
itu dapat menjaga dirinya.11 

Dari ayat di atas, dapat ditarik satu pengertian bahwa fikih itu berarti 

mengetahui, memahami, dan mendalami ajaran-ajaran agama secara keseluruhan. 

Al-Jurjani mengemukakan bahwa fikih menurut bahasa berarti paham terhadap 

tujuan seseorang pembicara. Menurut istilah fikih ialah mengetahui hukum-hukun 

syara’ yang amaliah (mengenai perbuatan, perilaku) dengan melalui dalil-dalilnya 

yang terperinci. Fikih adalah ilmu yang dihasilkan oleh pikiran serta ijtihad 

(penelitian) dan memerlukan wawasan serta perenungan.12 Jadi, fikih adalah ilmu 

yang membahas bermacam-macam syari’at atau hukum Islam dan aturan-aturan 

kehidupan manusia baik yang bersifat individu maupun masyarakat sosial.   

Dari beberapa definisi di atas dapat disimpulkan bahwa pembelajaran fikih 

adalah proses interaksi pendidik dan peserta didik yang bertujuan untuk 

 

10Nazar Bakry, Fiqih dan Ushul Fiqih, h. 7-8.  

11Kementerian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya, h.  206.  

12A. Djazuli, Ilmu Fiqih (Penggalian, Perkembangan, dan Penerapan Hukum Islam) 

(Jakarta: Kencana, 2013), h. 4.   
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mengembangkan tingkah laku dan keterampilan dalam hal syari’at Islam sehingga 

peserta didik mampu menerapkan syari’at Islam dengan baik dan benar.  

2. Tujuan Pembelajaran Fikih  

Tujuan merupakan standar usaha yang dapat ditentukan, serta 

mengarahkan usaha yang akan dilalui dan merupakan titik pangkal untuk 

mencapai tujuan-tujuan lain. Di samping itu, tujuan dapat membatasi ruang gerak 

usaha, agar kegiatan dapat terfokus pada apa yang dicita-citakan, dan yang 

terpenting lagi adalah dapat memberi penilaian atau evaluasi pada usaha-usaha 

pendidikan.13 

Tujuan dari ilmu fikih itu sendiri adalah menerapkan hukum-hukum 

syari’at terhadap perbuatan dan ucapan manusia. Gambaran secara rinci tujuan 

pembelajaran fikih juga diungkap dalam kurikulum 2004:  

a. Menumbuhkan pembentukan kebiasaan dalam melaksanakan amal ibadah 

kepada Allah swt. sesuai ketentuan-ketentuan agama (syari’at) dengan ikhlas 

dan tuntunan akhlak mulia; 

b. Mendorong tumbuh dan menebalnya iman;  

c. Mendorong tumbuhnya semangat untuk mengolah alam sekitar; 

d. Mendorong untuk mensyukuri nikmat Allah swt.  

3. Sumber Pembelajaran Fikih  

Yang dimaksud sumber di sini ialah apa-apa yang dijadikan bahan rujukan 

bagi ulama dalam merumuskan fikihnya.14 Yang menjadi sumber fikih itu yang 

disepakati oleh para ulama ada empat, yaitu:  

 

 

 

13Abdul Mujib, Ilmu Pendidikan Islam (Jakarta: Kencana, 2006), h. 71.  

14Amir Syarifuddin, Garis-garis Besar Fiqh (Jakarta: Kencana, 2010), h. 10.  
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a. Al- Qur’an  

1) Pengertian al-Qur’an  

Al-Qur’an menurut bahasa artinya bacaan. Sedangkan menurut istilah 

yang dirumuskan para ulama adalah:  

  .  كَلََم  اللّٰ   الحم نَ زَّل  عَلَى مُ َمَّدٍ صَلَّى اللّٰ   عَلَيحهِ وَسَلَّمَ الحمَت حلُّوُّا الحم تَ وَاترِ 
Artinya:  

Kalam Allah yang diturunkan kepada Muhammad saw. berupa teks (dengan 
jalan ) mutawatir.15 

Al-Qur’an diturunkan kepada Nabi Muhammad saw. di Gua Hira, Mekkah 

pada tahun 611 M dan berakhir di Madinah pada tahun 633 M. Wahyu pertama 

diturunkan adalah surah al-‘Alaq ayat 1-5, yang berbunyi:  

مِ رَبِ كَ الَّذِيح خَلَقَ)   اقِ حرأَحبِِ  نح ١سح رَم ) ٢سَانَ مِنح عَلَقٍ) ( خَلَقَ الْحِ كَح ( ٣( اقِ حرأَح وَرَبُّكَ الْح
نحسَانَ مَالَحَ يَ عحلَمح)٤الَّذِيح عَلَّمَ بِِلحقَلَمِ) ( ٥( عَلَّمَالْحِ  

Terjemahnya:  

Bacalah dengan (menyebut) nama tuhanmu yang menciptakan; Dia telah 
menciptakan manusia dari segumpal darah; Bacalah, dan Tuhanmulah Yang 
Maha Mulia; Yang mengajarkan (manusia) dengan pena; Dia mengajarkan 
manusia apa yang tidak diketahuinya.16 

2) Fungsi dan Tujuan Turunnya Al-Qur’an  

Al-Qur’an diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad saw. untuk 

disampaikan kepada umat manusia bagi kemaslahatan dan kepentingan mereka, 

khususnya umat mukminin yang percaya akan kebenarannya. Bila ditelusuri dari 

ayat-ayat al-Qur’an, maka fungsi al-Qur’an adalah sebagai berikut:17 

 

15A. Basiq Djalil, Ilmu Ushul Fiqih (Satu & Dua) (Jakarta: Kencana, 2014), h. 145-146.  

16Kementerian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya, h. 597.  

17Amir Syarifuddin, Ushul Fiqh  (Jakarta: Kencana, 2014), h. 202-205.  
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a) Sebagai hudan (ه دًى), yaitu petunjuk bagi kehidupan umat (QS al-Baqarah/2: 

2). 

b) Sebagai rahmat (رحْة), yaitu keberuntungan yang diberikan Allah dalam bentuk 

kasih sayangnya (QS Luqman/31: 2-3).  

c) Sebagai furqȃn ( فرقان) , pembeda antara yang baik dengan yang buruk (QS al-

Baqarah/2: 185). 

d) Sebagai mau’iẓah (موعظة), yaitu pengajaran yang akan mengajar dan 

membimbing manusia dalam kehidupannya untuk mendapatkan kebahagiaan 

dunia dan akhirat (QS al-A’raf/7: 145).  

e) Sebagai busyrȃ’ (رَى  yaitu berita gembira bagi orang yang telah berbuat baik ,(ب شح

kepada Allah dan sesama manusia (QS an-Naml/27: 1-2).  

f) Sebagai tibyȃn (يَان  yaitupenjelas atau yang menjelaskan terhadap segala ,(تبِ ح

sesuatu yang disampaikan Allah (QS an-Nahl/26:89).  

g) Sebagai mushaddiq (م صَدِ ق), yaitu pembenar terhadap kitab yang datang 

sebelumnya, dalam hal ini adalah Taurat, Zabur, dan Injil (QS Ali ‘Imran/3: 3).  

h) Sebagai nūr (ن ور), yaitu cahaya yang akan menerangi kehidupan manusia dalam 

menempuh jalan menuju keselamatan (QS al-Maidah/5: 46).  

i) Sebagai tafsîl (تَ فحصِيحل), yaitu memberikan penjelasan secara rinci sehingga dapat 

dilaksanakan sesuai dengan yang dikehendaki Allah (QS Yusuf/12: 111).  

j) Sebagai syifȃu al-shudūr (شفاءالصدور), yaitu obat bagi rohani yang sakit (QS al-

Isra’/17: 82). 

k) Sebagai hakîm ( حَكِيحم), yaitu sumber kebijaksanaan (QS Luqman/31: 2).   

3) Hukum-hukum yang Tekandung dalam Al-Qur’an  

Secara garis besar hukum-hukum yang terkandung dalam al-Qur’an dibagi 

menjadi 3 macam. Pertama, hukum i’tiqadiyyah, yaitu hukum-hukum yang 

mengatur hubungan manusia dengan Allah swt. mengenai hal-hal yang harus 
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diyakini dan yang harus dihindari oleh setiap mukallaf, seperti mengesakan Allah, 

percaya kepada malaikat-Nya, kitab-kitab-Nya, para Rasul-Nya dan hari akhir 

serta menjauhi segala larangan-Nya.18 

Kedua, hukum khuluqiyah, yaitu hukum-hukum yang mengatur hubungan 

pergaulan manusia mengenai sifat-sifat baik yang harus dimilki dan sifat-sifat 

buruk yang harus dijauhi dalam kehidupan bermasyarakat. Hukum ini kemudian 

dikembangkan dalam “Ilmu Ahlak”. Ketiga, hukum amaliyah, yaitu hukum-

hukum yang bersangkut paut dengan tingkah laku dan perkataan manusia dalam 

hubungannya dengan Allah, hubungan dengan sesama manusia dan hubungan 

dengan alam sekitar. Hukum amaliyah ini terbagi dua yaitu:  

a) Hukum yang mengatur hubungan manusia dengan Allah disebut hukum 

ibadah, seperti shalat, puasa, zakat, haji dan umroh.  

b) Hukum yang mengatur hubungan manusia dengan sesama manusia dan alam 

sekitar disebut hukum muamalah, seperti jual beli, pernikahan, warisan, 

pembunuhan, dan lain-lain.19 

4) Al-Qur’an Sebagai Sumber Hukum Fikih  

Al-Qur’an merupakan sumber utama dalam menetapkan hukum Islam, 

sekaligus sebagai dalil utama fikih. Al-Qur’an membimbing dan memberikan 

petunjuk untuk menemukan hukum-hukum yang terkandung dalam sebagian ayat-

ayatnya. Karena kedudukan al-Qur’an sebagai sumber utama dan pertama bagi 

penetapan hukum, maka bila seseorang ingin menemukan hukum untuk suatu 

permasalahan, tindakan pertama yang harus dilakukan adalah mencari jawaban 

penyelesaiannya dalam al-Qur’an. Selama hukumnya dapat diselesaikan dengan 

al-Qur’an maka ia tidak boleh mencari jawaban lain di luar al-Qur’an. Namun, 

 

18Satria Effendi, Ushul Fiqh (Jakarta: Kencana, 2014), h. 92. 

19Amir Syarifuddin, Ushul Fiqh, h. 223.  
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jika hukumnya tidak terselesaikan dengan al-Qur’an maka boleh menggunakan 

sumber di luar al-Qur’an seperti, sunnah, ijmak dan qiyas selama tidak 

bertentangan dengan ayat-ayat al-Qur’an.20 

Kekuatan hujjah al-Qur’an sebagai sumber dan dalil hukum fikih 

terkandung dalam ayat al-Qur’an yang menyuruh manusia untuk mematuhi 

perintah Allah. Hal ini disebutkan lebih dari 30 kali dalam al-Qur’an. Perintah 

mematuhi Allah berarti perintah mengikuti apa-apa yang difirmankan-Nya dalam 

al-Qur’an. 

b. Sunnah 

1) Pengertian Sunnah  

Sunnah menurut bahasa artinya kelakuan, perjalanan, pekerjaan. Menurut 

istilah ahli Ushul Fikih adalah:  

 قَ وحل  النَّبِِ  صَلَّى اللّٰ   عَلَيحهِ وَسَلَّمَ وَفِعحل ه  وَتَ قحريِ حر ه . 21
Artinya:  

Ucapan Nabi saw. dan perbuatannya dan takrirnya. 

Menurut ahli fikih makna sunnah mengandung dua pengertian, yang 

pertama sama dengan yang dimaksud ahli ushul fikih. Sedangkan pengertian yang 

kedua ialah suatu perbuatan jika dikerjakan mendapat pahala, tetapi jika 

ditinggalkan tidak berdosa. Dalam pengertian kedua ini sunnah merupakan salah 

satu dari ahkam at-taklifi yang lima, yaitu wajib, haram, makruh dan mubah.22 

2) Macam-macam Sunnah 

a) Sunnah qauliah, yakni perintah, keterangan atau penjelasan khusus yang 

berbentuk kata-kata atau yang disebut dengan sabda Nabi saw.  

 

20Amir Syarifuddin, Ushul Fiqh , h. 225-226.  

21A. Basiq Djalil, Ilmu Ushul Fiqih (Satu & Dua), h. 148. 

22Abd. Rahman Dahlan, Ushul Figh, h. 131.  
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b) Sunnah fi’liah, yakni perintah, penjelasan atau keterangan khusus yang 

berbentuk perbuatan-perbuatan atau tindakan yang nyata dilakukan Nabi saw.  

c) Sunnah taqririyah, yakni persetujuan Nabi dengan cara diam. Seperti perkataan 

atau perbuatan para sahabat yang dilakukan di hadapan Nabi, atau 

sepengetahuan Nabi, sedangkan Nabi tidak menyalahkannya.23 

Para ulama sepakat bahwa sunnah dengan ketiga bentuknya itu boleh 

dijadikan hujjah (yakni sebagai sumber hukum kedua dalam Islam setelah al-

Qur’an).24 

3) Fungsi Sunnah Terhadap Ayat Al-Qur’an  

Secara umum fungsi sunnah adalah sebagai bayan (penjelasan) atau 

tabyiin (menjelaskan ayat-ayat hukum dalam al-Qur’an). Berikut fungsi sunnah 

terhadap al-Qur’an:  

a) Menjelaskan isi al-Qur’an, antara lain dengan merinci ayat-ayat global. 

Misalnya hadis fi’liyah (dalam bentuk perbuatan) Rasulullah menjelaskan cara 

melaksanakan shalat yang diwajibkan dalam al-Qur’an.  

b) Membuat aturan tambahan yang bersifat teknis atau sesuatu kewajiban yang 

disebutkan pokok-pokoknya di dalam al-Qur’an. Misalnya masalah li’an, 

bilamana seorang suami menuduh istrinya berzinah tetapi tdak mampu 

mengajukan empat orang saksi padahal istrinya itu tidak mengakuinya, maka 

jalan keluarnya adalah dengan cara li’an. Sebagaimana dijelaskan dalam surah 

an-Nur ayat 6-9. Namun dalam ayat tesebut tidak dijelaskan apakah hubungan 

suami istri antara keduanya masih lanjut atau terputus. Sunnah Rasulullah 

menjelaskan hal itu bahwa di antara keduanya dipisahkan untuk selamanya, 

sebagaimana dalam HR. Ahmad dan Abu Daud.  

 

23Nasrun Haroen, Ushul Fiqh 1 (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997), h. 39.   

24A. Basiq Djalil, Ilmu Ushul Fiqih (Satu & Dua), h. 149.  
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c) Menetapkan hukum yang belum disinggung dalam al-Qur’an. Misalnya hadis 

riwayar al-Nasa’i dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah bersabda mengenai 

keharaman memakan binatang buruan yang mempunyai taring dan burung 

yang mempunyai cakar.25 

c. Ijmak 

1) Pengertian Ijmak  

Yang dimaksud dengan ijmakdalam ilmu ushul fikih adalah:  

رٍ مِنَ الْح م وحرِ. اتِفَِاق  مُ حتَهِدِى أ مَّةِ   َعحصَارِ عَلَى أمَح رٍ مِنَ الْح مُ َمَّدٍ صَلَّى اللّٰ   عَلَيحهِ وَسَلَّمَ بَ عحدَ وَفاَتهِِ فِِ عَصح  
 

Artinya:  

Kesepakatan atau persetujuan mujtahid umat Muhammad saw., setelah 
wafatnya pada suatu masa dari beberapa masa terhadap satu perkara (atau 
masalah) dari beberapa perkara.26 

Para ulama sepakat untuk menetapkan dipakainya ijmak sebagai sumber 

hukum ketiga, tetapi hanya untuk ijmak sahabat saja. Hal tersebut diketahui 

karena mereka berselisih tentang ijmakselain ijmak sahabat. 

2) Rukun Ijmak  

Dari definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa rukun ijmak dimana 

munurut syara’ ia tidak akan terjadi kecuali dengan keberadaannya, ada empat 

yaitu:  

a) Adanya sejumlah mujtahid pada saat terjadinya suatu peristiwa.  

b) Adanya kesepakatan seluruh mujtahid di kalangan umat Islam terhadap hukum 

syara’mengenai kasus/peristiwa pada waktu terjadinya tanpa memandang 

negeri mereka, kebangsaan mereka, ataupun kelompok mereka.  

 

25Satria Effendi, Ushul Fiqh  (Jakarta: Kencana, 2014), h. 121-125.  

26A. Basiq Djalil, Ilmu Ushul Fiqih (Satu & Dua), h. 153-154.  
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c) Kesepakatan mereka adalah dengan mengemukakan pendapat masing-masing 

orang dari para mujtahid itu tentang pendapatnya yang jelas mengenai suatu 

peristiwa, baik penyampaiannya berbentuk ucapanmaupun perbuatan, baik 

masing-masing dari mereka mengemukakan pendapatnya sendiri-sendiri dan 

setelah pendapat itu dikumpulkan barulah mereka membuat kesepakatan.  

d) Bahwa kesepakatan dari seluruh mujtahid atas suatu hukum itu terealisir.27 

3) Kedudukan Ijmak sebagai hujjah  

Jumhur ulama berpendapat bahwa ijmak merupakan hujjah yang bersifat 

qath’i (pasti). Artinya, ijmak merupakan dasar penetapan hukum yang bersifat 

mengikat dan wajib dipatuhi dan diamalkan. Itulah sebabnya jumhur ulama 

menempatkan ijmak sebagai sumber dan dalil hukum yang ketiga setelah al-

Qur’an dan sunnah.28 

Dalil atas kehujjahan ijmak adalah sebagai berikut:  

a) Sebagaimana dalam al-Qur’an Allah telah memerintahkan orang-orang yang 

beriman untuk mentaati-Nya, mentaati Rasul-Nya, dan mentaati ulil amri di 

antara mereka. Sebagaimana dalam QS an-Nisa/4: 59. 

رِ مِنحك مح.يَٰ  ي ُّهَا الَّذِيحنَ اٰمَن وااطَِي حع والَل وَاطَِي حع واالرَّس وحلَ وَا ولِِ احلَْمح  

Terjemahnya:  

Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul-Nya, dan 
ulil amri di antara kamu.29 

Ulil amri dalam urusan duniawi adalah para raja, amir dan penguasa, 

sedangkan ulil amri dalam urusan keagamaan adalah para mujtahid dan ahli fatwa.  

 

27Abdul Wahhab Khallaf, Ilmu Ushul Al-Fiqh, terj. H. Moh. Zuhri, Ahmad Qarib, Ilmu 

Ushul Fiqh  (Semarang: Dina Utama Semarang, 1994), h. 56-57.  

28Abd. Rahman Dahlan, Ushul Fiqh  (Jakarta: Amzah, 2018), h. 148.  

29Kementerian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya, h.  87.   
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b) Bahwasanya hukum yang disepakati oleh pendapat seluruh mujtahid umat 

Islam pada hakekatnya adalah hukum umat Islam yang diwakili oleh para 

mujtahid mereka. Sejumlah hadis telah datang dari Rasulullah saw. juga 

sejumlah atsar dari sahabat, yang menunjukkan terhadap kemakshuman 

(terpeliharanya) umat dari kesalahan. Di antaranya ialah sabda Rasulullah saw.:  

 لَْتََحتَمِع  ا مَّتِِ عَلَى خَطاَءٍ. 

Artinya:  

Umatku tidak berkumpul atas kesalahan.  

c) Bahwasanya ijmak atas suatu hukum syar’i haruslah didasarkan atas sandaran 

syar’i, karena sesungguhnya seorang mujtahid Islam mempunyai batasan-

batasan yang tidak boleh dilanggarnya. Apabila dalam ijtihadnya tidak terdapat 

nash, maka ijtihadnya tidak boleh melampaui pemahaman nash dan 

pengetahuan yang menunjukkan atasnya. Apabila dalam suatu kejadian 

terdapat nash, maka ijtihadnya tidak boleh melampaui batas pengambilan 

hukumnya lantaran qiyas terhadap sesuatu yang ada nashnya atau menerapkan 

kaidah-kaidah syari’at dan prinsip-prinsip umumnya, atau dengan 

menggunakan dalil dari dalil-dalil yang telah ditetapkan oleh syari’at, seperti 

istihsan, istishab, urf, dan mashalih mursalah.30 

4) Macam-macam Ijmak  

Ijmak ditinjau dari segi cara menghasilkannya, maka ada 2 macam, yaitu: 

a) Ijmak sharih, yaitu adanya kesepakatan para mujtahid suatu masa atas hukum 

suatu kasus, dengan cara mereka masing-masingdalam mengemukakan 

pendapatnya secara jelas melalui fatwa atau putusan hukum, baik mereka 

berkumpul dalam suatu tempat untuk menyatakan pendapatnya maupun 

 

30Abdul Wahhab Khallaf, Ilmu Ushul Fiqh, h. 58-61.   
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mereka tidak bertemu dalam suatu majelis, tapi masing-masing mereka 

mengeluarkan fatwa yang sama mengenai masalah yang sama.  

b) Ijmak sukuti, yaitu adanya sebagian mujtahid suatu masa mengemukakan 

pendapat mereka dengan jelas mengenai suatu masalah, baik melalui fatwa 

atau suatu putusan hukum, sementara sebagian mujtahid yang lain 

tidakmemberikan tanggapan terhadap pendapat tersebut. Mereka mengambil 

sikap diam dan tidak menyatakan penolakan atas pendapat tersebut.31 

d. Qiyas 

1) Pengertian Qiyas  

Qiyas menurut bahasa adalah ukuran atau persamaan, seperti seorang 

mengukur atau mempersamakan sesuatu dengan yang lainnya.  

Qiyas menurut istilah ahli ushul fikih adalah:  

نَ ه مَا.  مِ الحمَذحك وحرِ لِمَالَحَ ي ذحكَرح بَِِامِعٍ بَ ي ح راَج  مِثحلِ ح كح تِخح  اِسح
 

Artinya:  

Mengeluarkan (suatu hukum yang sama) dengan yang telah disebut, 
terhadap sesuatu yang belum disebut karena persamaan antara keduanya.32 

Jumhur ulama berpendapat boleh berhujjah dengan qiyas, yakni wajib 

mengamalkan hukum wajib yang didapat dengan jalan qiyas33. 

2) Kedudukan Qiyas sebagai Hujjah  

Menurut jumhur ulama qiyas merupakan hujjah syar’iyyah atas hukum-

hukum mengenai perbuatan manusia (amaliyah). Ia menduduki peringkat keempat 

di antara hujjah-hujjah syarr’iyyah dengan pengertian apabila dalam suatu kasus 

tidak ditemukan hukumnya berdasarkan nash (al-Qur’an dan sunnah) dan ijmak 

 

31Abd. Rahman Dahlan, Ushul Fiqih(Jakarta: Amzah, 2018), h. 151.  

32A. Basiq Djalil, Ilmu Ushul Fiqih (Satu & Dua), h. 156.   

33A. Basiq Djalil, Ilmu Ushul Fiqih (Satu & Dua), h. 192-194.  
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dan diperoleh ketetapan bahwa kasus itu menyamai suatu kejadian yang ada nash 

hukumnnya dari segi illat hukum ini, maka kasus itu diqiyaskan dengan kasus 

tersebut dan ia diberi hukum dengan hukumnya, dan hukum ini merupakan 

hukumnya menurut syara’. Dan seorang mukallaf harus mengikuti dan 

mengamalkannya.34 Dalil yang digunakan oleh kalangan ulama, yaitu:  

a) Dalil al-Qur’an  

(1)Allah swt. memberi petunjuk bagi penggunaan qiyas dengan cara 

menyamakan dua hal (QS Yasin/36: 78-79).  

(2)Allah menyuruh menggunakan qiyas sebagaimana dipahami dari beberapa 

ayat al-Qur’an, seperti QS al-Hasyr/59: 2.  

(3)Perintah dalam al-Qur’an untuk menaati Allah, Rasul-Nya, dan ulil amri 

(QS an-Nisa/4: 59).  

b) Dalil sunnah 

c) Atsar shahabi.35 

3) Macam-macam Qiyas  

a) Qiyas al-Awla (qiyas yang lebih utama)  

Qiyas al-awla adalah qiyas yang kadar illat far’unya lebih tinggi daripada 

kadar illat yang ada pada asal. Seperti memukul kedua orang tua, lebih tinggi 

kadar menyakitkannya daripada mengatakan “uff” atau “ahh”.  

b) Qiyas Musawi (qiyas yang setara)  

Qiyas musawi adalah qiyas yang kadar illat far’unya sama dengan kadar 

illat yang ada pada asal. Seperti memakan harta anak yaim, sama kadar illat yang 

terkandung di dalamnya dengan membakar harta anak yatim, yakni sama-sama 

menghabiskan.  

 

34Abdul Wahhab Khallaf, Ilmu Ushul Fiqh, h. 68.  

35Amir Syarifuddin, Ushul Fiqh, h. 324-331.   
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c) Qiyas Dilalah  

Qiyas dilalah adalah qiyas yang illatnya tidak disebutkan oleh nash, akan 

tetapi terdapat tanda-tanda (dilalah) yang menunjukkan akan adanya illat untuk 

menentukan suatu hukum. Seperti meng-qiyas wajibnya zakat terhadap harta 

orang yang belum dewasa dengan harta orang yang telah dewasa, dengan illat 

bahwa harta tersebut sama-sama berkembang.  

d) Qiyas Syibhi  

Qiyas syibhi adalah qiyas yang far’unya bisa kembali pada dua asal, akan 

tetapi salah satunya lebih banyak terdapat persamaannya. Seperti membinasakan 

seorang hamba, penggantinya bisa kembali pada manusia merdeka dan hewan 

ternak. Tetapi karena persamaannya lebih banyak dengan hewan ternak sebagai 

harta yang boleh dijualbelikan dan diwarisi, maka penggantinya diukur dengan 

hewan ternak.36 

4. Ruang Lingkup Pembelajaran Fikih 

Fikih itu rincian dari apa yang dikehendaki oleh Allah untuk dilakukan 

oleh hambanya yang menduduki fungsi sebagai khalifah di atas bumi. Tentang 

apa yang dikehendaki Allah untuk dilakukan oleh hambanya itu dapat dilihat 

dalam firman-Nya dalam QS al-Bayyinah/98: 5.  

َ مُ حلِصِ  وَمَا أ مِر وااِلَّْ ليَِ عحب د وا للّٰ َ  يحنَ. يح   لهَ  الدِ 

Terjemahnya:  

Mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah  dengan 
memurnikan kepada-Nya.37 

Dan dalam QS az-Zariyat/51: 56.  

نحسَ   نَّ وَالْحِ نَ. ٳِ وَمَا خَلَقحت  الْحِ لَّْ ليَِ عحب د وح  
 

36A. Basiq Djalil, Ilmu Ushul Fiqih (Satu & Dua), h. 197-198.  

37Kementerian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya, h.  598.   
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Terjemahnya:  

Dan Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka 
menyembah-Ku.38 

Dari dua ayat tersebut jelaslah bahwa tugas manusia di dunia ini adalah 

untuk menyembah atau berbakti kepada Allah. Bentuk penyembahan atau bakti 

kepada Allah itu ada dalam dua bentuk. Pertama berbakti kepada Allah secara 

langsung dan kedua berbakti kepada Allah melalui baktinya kepada manusia. 

Karena keduanya merupakan ibadah kepada Allah, maka untuk membedakan di 

antara keduanya, yang pertama disebut ibadah secara langsung atau dengan istilah 

ibadah mahdhah atau ibadah secara murni karena semata ditujukan kepada Allah. 

Fikih yang memuat aturan bentuk pertama ini disebut fikih ibadah.Adapun yang 

kedua disebut ibadah tidak langsung atau dengan istilah ibadah ijtima’iyah atau 

ibadah sosial. Fikih yang memuat aturan-aturan tentang bentuk kedua ini disebut 

fikih muamalat.39. 

Secara garis besar, ruang lingkup fikih mencakup 3 dimensi, yaitu:  

a. Dimensi Pengetahuan Fikih (Knowledge)  

Dimensi pengetahuan fikih (knowledge) mencakup bidang ibadah dan 

muamalah. Materi pengetahuan fikih dalam dua bidang tersebut meliputi 

pengetahuan tentang thaharah, shalat, dzikir, puasa, haji, umroh, makanan dan 

minuman yang halal dan haram, qurban dan aqiqah.  

b. Dimensi Keterampilan Fikih (Fikih Skill)  

Dimensi keterampilan fikih meliputi keterampilan melakukan ibadah 

mahdah, memilih dan mengkomsumsi makanan dan minuman yang halal, 

melakukan kegiatan muamalah berdasarkan syari’at Islam, memimpin , dan 

memlihara lingkungan.  

 

38Kementerian Agama RI,  Al-Qur’an dan Terjemahnya, h.  523.  

39Amir Syarifuddin, Garis-garis Besar Fiqh, h. 13.   
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c. Dimensi Nilai-nilai Fikih (Fikih Values)  

Dimensi nilai-nilai fikih mencakup penghambaan kepada Allah yang 

meliputi ta’abud, penguasaan atas nilai religius, disiplin, percaya diri, komitmen, 

norma dan moral, nilai keadilan, demokrasi, toleransi,dan kebebasan individual.40 

Berikut rincian materi fikih berdasarkan 3 dimensi di atas:  

1) Fikih ibadah,meliputi:  

a) Taharah (bersuci), yang dibicarakan yaitu, masalah najis dan kotoran; istinja’ 

dan menghilangkan najis dan kotoran; masalah hadas dan cara menyucikannya; 

masalah adab buang air (kecil an besar); wudhu’ dan mandi.  

b) Salat, yang dibicarakan yaitu, caranya dan bacaannya; syaratnya, rukunnya, 

sunnatnya dan yang membatalkannya; macamnya, waktunya; hukumnya, 

fadilah/hikmahnya; hal-hal yang langsung berhubungan dengan 

pelaksanaannya seperti aurat, pakaian, azan, iqamah, jama’ah, shaf, masbuk, 

doa dan sebagainya.  

c) Puasa, yang dibicarakan yaitu, syaratnya, rukunnya, sunnatnya, dan yang 

membatalkannya; caranya, macamnya, waktunya; hukumnya, 

fadilah/hikmahnya; hal-hal yang langsung berhubungan dengan 

pelaksanaannya seperti amalan-amalan yang dilakukan selama dalam bulan 

puasa.  

d) Zakat, yang dibicarakan yaitu, pengertiannya dan harta yang wajib dizakatkan; 

macamnya, kadarnya dan waktu pelaksanaannya; hukumnya dan 

fadilah/hikmahnya.  

e) Haji, yang dibicarakan yaitu, pengertiannya, Ka’bah dan arah kiblat; syaratnya, 

rukunnya, sunnahtnya, yang membatalkannya; waktunya, cara pelaksanaannya; 

macamnya dan umrah; hukumnya, fadilah/hikmahnya; hal-hal yang langsung 

 

40Nazar Bakry, Fiqih dan Ushul Fiqih, h. 5.  
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berhubungan dengan pelaksanaannya seperti masalah wajib haji, ziarah ke 

makam Rasulullah dan sebagainya.  

f) ‘Athiyah (pemberian), yang dibicarakan yaitu,  

- Sedekah: bendanya, penerimanya, macamnya; hadiyah: bendanya, 

penerimanya; hibah: bendanya, penerimanya; waqaf: bendanya, 

penerimanya, fungsinya, pemeliharaan dan perawatannya;  

- Qurban: binatangnya, waktunya, cara menyembelihnya, hikmahnya;  

- ‘Aqiqah: pengertiannya, fungsinya, waktunya, cara pelaksanaannya.41 

2) Fikih muamalat, yaituhubungan antara sesama manusia berkaitan dengan 

harta dan kebutuhannya kepada pemilikan harta itu. Seperti jual beli, 

sewa-menyewa dan serikat usaha. Meliputi:  

a) Fikih munakahat atau perkawinan, yaitu hubungan antara sesama manusia 

berkaitan dengan penyaluran nafsu syahwat dalam mendapatkan keturunan 

yang sah. Seperti pernikahan, perceraian dan kekerabatan.  

b) Fikih mawaris atau kewarisan, yaitu hubungan antara sesama manusia 

berkaitan dengan pemilikan harta yang timbul sebagai akibat suatu kematian 

di kalangan keluarga.  

c) Fikih jinayat atau pidana, yaitu hubungan antara sesama manusia berkaitan 

dengan terjadinya kejahatan dan sanksi untuk mencegah terjadinya kejahatan 

itu.  

d) Fikih murafa’at atau qadha; atau disebut hukum acara, yaitu hubungan antara 

sesama manusia berkaitan dengan usaha mendapatkan hak dan keadilan di 

pengadilan.  

 

41Zakiah Daradjat, dkk, Metodik Khusus Pengajaran Agama Islam (Jakarta: Bumi 

Aksara, 2014),h. 74.  
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e) Fikih dusturiyah atau disebut juga hukum tata negara, yaituhubungan antara 

sesama manusia dan antara manusia sebagai kelompok dengan pemimpinnya 

dalam kehidupan bernegara dan berbangsa.  

f) Fikih dualiyah atau disebut juga hukum antara negara atau internasional, 

yaitu hubungan antara sesama manusia dalam suatu negara dengan negara 

lain dalam masa perang dan damai.42 

5. Metode Pembelajaran Fikih 

a. Pengertian Metode Pembelajaran Fikih  

Secara etimologi, metode berasal dari bahasa Yunani “metodos.” Kata ini 

terdiri dari dua suku kata yaitu”metha” yang berarti melalui atau melewati  dan 

“hodos” yang berarti jalan atau cara. Metode berarti suatu jalan yang dilalui 

untuk mencapai tujuan.43 Metode adalah cara yang paling tepat dan cepat dalam 

melakukan sesuatu.44 Menurut Slameto yang dikutip oleh Nurhayati menyatakan 

bahwa metode adalah suatu cara atau jalan yang harus dilalui dalam mengajar.45 

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa metode pembelajaran 

fikih adalah suatu cara yang digunakan oleh pendidik dalam menyampaikan 

materi tentang pelajaran fikih kepada peserta didik sehingga tujuan pembelajaran 

dapat tercapai secara efektif dan efisien.  

b. Macam-macam Metode Pembelajaran Fikih  

1) Metode Ceramah 

 

42Amir Syarifuddin, Garis-garis Besar Fiqh, h. 15.  

43M. Arifin, Ilmu Pendidikan Islam (Jakarta: Bumi Aksara, 1996), h. 61.  

44Ahmad Tafsir, Metodologi Pengajaran Agama Islam (Bandung: PT. Remaja 

Rosdakarya, 2008), h. 9.   

45Nurhayati, “Studi Tentang Metode Pembelajaran dan Evaluasi Hasil Belajar Bidang 

Studi Fiqih di MTs Pesantren Wihdatul Ulum Kab.Gowa”, Skripsi  (Makassar: Fakultas Tarbiyah 

dan Keguruan UIN Alauddin Makassar, 2012).  
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Ceramah sebagai suatu metode pembelajaran merupakan cara yang 

digunakan dalam mengembangkan proses pembelajaran melalui cara penuturan 

(lecturer). Metode ini biasa digunakan bila materi yang diajarkan tersebut 

mengandung hal-hal yang memerlukan penjelasan dari pendidik. Hal yang perlu 

diperhatikan dalam metode ceramah adalah isi ceramah mudah diterima dan 

dipahami serta mampu menstimulasi pendengar (murid) untuk mengikuti dan 

melakukan sesuatu yang terdapat dalam isi ceramah.46 

2) Metode Diskusi  

Metode diskusi adalah metode pembelajaran yang melibatkan dua peserta 

didik atau lebihuntuk saling bertukar pendapat atau informasi dalam memecahkan 

suatu masalah sehingga didapatkan kesimpulan yang disepakati bersama untuk 

pemecahan masalah tersebut. Jadi, dengan metode ini peserta didik dilatih untuk 

berani mengeluarkan pendapatnya, menghargai pendapat orang lain, dan 

mengumpulkan informasi sehingga dapat menarik suatu kesimpulan. Oleh karena 

itu, diskusi bukanlah debat yang bersifat adu argumentasi.  

3) Metode Tanya Jawab 

Metode tanya jawab adalah metode mengajar yang memungkinkan 

terjadinya komunikasi langsung yang bersifat two way traffic karena pada saat 

yang sama terjadi dialog antara guru dan siswa. Guru bertanya siswa menjawab 

atau siswa bertanya guru menjawab.47 Metode ini sering digunakan dalam proses 

belajar mengajar bersama-sama dengan metode lainnya. Tanya jawab ini dapat 

dilakukan pada awal, di tengah, atau pada akhir pembelajaran. Tanya jawab sering 

dilakukan untuk mengetahui sejauh mana pemahaman peserta didik mengenai 

materi yang diajarkan. 

 

46Abdul Majid, Strategi Pembelajaran (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2016), h. 194.  

47Abdul Majid, Strategi Pembelajaran, h. 210.  
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4) Metode Demonstrasi  

Metode demonstrasi adalah suatu cara mengajar dengan mempertunjukkan 

atau mencontohkan cara kerja suatu benda. Benda itu dapat berupa benda 

sebenarnya atau suatu model.48Misalnya demonstrasi tentang cara memandikan 

mayat orang muslim/muslimah dengan menggunakan boneka, demonstrasi 

tentang cara tawaf pada saat menunaikan ibadah haji dan sebagainya.49 

5) Metode Permainan 

Metode permainan adalah suatu cara penyajian bahan ajar melalui 

berbagai bentuk permainan. Permainan dimaksud dapat berupa teka-teki, papan 

bergambar (sejenis ular tangga), kotak rahasia, atau kartu gambar yang dibuat oleh 

siswa atau oleh guru. Metode ini bermanfaat karena dapat mengembangkan 

motivasi intrinsik, memberikan kesempatan untuk berlatih mengambil keputusan, 

dan mengembangkan pengendalian emosi bila menang atau kalah, serta lebih 

menarik dan menyenangkan, sehingga memudahkan peserta didik untuk 

memahami bahan ajar yang disajikan. Metode ini dapat digunakan untuk 

memberikan pengalaman menarik bagi peserta didik dalam memahami suatu 

konsep, menguatkan konsep yang telah dipahami, dan memecahkan masalah.50 

6) Metode Pemberian Tugas (Resitasi)  

Resitasi sebagai metode (belajar) dan atau mengajar merupakan sebuah 

upaya membelajarkan siswa dengan cara memberikan tugas penghafalan, 

pembacaan, pengulangan, pengujian dan pemeriksaan atas diri sendiri, atau 

menampilkan diri dalam menyampaikan suatu (puisi, syair, drama) atau 

 

48Bahaking Rama, Teori dan Pelaksanaan Pembelajaran dalam Pendidikan Islam, h. 

273.  

49M. Basyiruddin Usman, Metode Pembelajaran Agama Islam  (Jakarta: Ciputat Pers, 

2002), h. 45.  

50Bahaking Rama, Teori dan Pelaksanaan Pembelajaran dalam Pendidikan Islam, h. 

281.  
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melakukan kajian maupun uji coba sesuai dengan tuntutan kualifikasi atau 

kompetensi yang ingin dicapai. Resitasi dilakukan dalam rangka untuk 

merangsang siswa agar lebih aktif belajar, baik secara perorangan maupun 

kelompok, menumbuhkan kebiasaan untuk belajar mencari dan menemukan, 

mengembangkan keberanian dan tanggung jawab terhadap diri sendiri, dan 

memungkinkan untuk memperoleh hasil yang permanen.51 

7) Metode Drill (Latihan)  

Metode latihan pada umumnya digunakan untuk memperoleh suatu 

ketangkasan atau keterampilan dari apa yang telah dipelajari. Sebagai sebuah 

metode, drill adalah cara membelajarkan siswa untuk mengembangkan kemahiran 

dan keterampilan serta dapat mengembangkan sikap dan kebiasaan. Latihan atau 

berlatih merupakan proses belajar dan membiasakan diri agar mampu 

melaksanakan sesuatu.  

8) Metode Pemecahan Masalah (Problem Solving) 

Metode ini merupakan metode yang merangsang berfikir dan 

menggunakan wawasan tanpa melihat kualitas pendapat yang disampaikan oleh 

peserta didik. Pendidik hanya melihat jalan pikiran peserta didik, pendapat, serta 

motivasi mengeluarkan pendapat siswa. Pendidik dapat menggambarkan bahwa 

yang diminta adalah buah pikiran dengan alasan-alasan yang rasional, bukan 

hanya sekedar solusi. Jangan sekali-kali tidak menghargai pendapat peserta didik 

sekalipun pendapat tersebut salah menurut pendidik.52 

9) Metode Koperatif (Cooperative)  

Pembelajaran koperatif sesuai fitrah manusia sebagai makhluk sosial yang 

penuh ketergantungan dengan orang lain, mempunyai tujuan dan tanggung jawab 

 

51Abdul Majid, Strategi Pembelajaran, h. 208.  

52Bahaking Rama, Teori dan Pelaksanaan Pembelajaran dalam Pendidikan Islam, h. 

285-286.  
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bersama, pembagian tugas, dan rasa senasib. Jadi, pembelajaran koperatif adalah 

kegiatan pembelajaran dengan cara berkelompok untuk bekerja sama dan saling 

membantu mengontruksi konsep, menyelesaikan persoalan, atau inkuiri. Menurut 

teori dan pengalaman agar kelompok kohesif (kompak-partisipatif), tiap anggota 

kelompok terdiri dari 4-5 orang yang dibagi secara heterogen (kemampuan, 

gender, karakter), ada control dan fasilitasi, dan meminta tanggung jawab hasil 

kelompok berupa laporan atau persentasi. 

Pembelajaran koperatif mempunyai banyak tipe di antaranya yaitu, model 

jigsaw, TGT (Teams Games Tournament),problem solving, billboard ranking, 

snowball throwing, dan lain-lain.  

10) Metode Proyek  

Metode proyek merupakan suatu cara memberikan kesempatan kepada 

peserta didik untuk mengamati, membaca, meneliti, menghubungkan, dan 

mengembangkan sebanyak mungkin pengetahuan yang telah diperoleh dari 

berbagai mata pelajaran. Metode proyek membahas suatu tema atau unit 

pelajaran. Kemudian peserta didik diminta untuk membuat laporan dari tugas 

yang diberikan kepadanya dalam bentuk makalah. Melalui metode ini peserta 

didik diharapkan dapat dilatih, baik secara individu maupun kelompok untuk 

menelaah suatu materi pelajaran dengan wawasan yang lebih luas, meningkatkan 

penghargaan terhadap lingkungan, memantapkan pengetahuan yang telah 

diperoleh, memahami dan berupaya memecahkan masalah yang dihadapi dalam 

kehidupan sehari-hari, serta menyalurkan minat yang memungkinkan baik dilihat 

dari segi waktu, maupun bahan pelajaran dari berbagai mata pelajaran.53 

 

 

53Bahaking Rama, Teori dan Pelaksanaan Pembelajaran dalam Pendidikan Islam, h. 

276.  
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B. Analisis SWOT  

1. Pengertian analisis SWOT  

Kata “analisis” dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dapat diartikan 

sebagai penyelidikan terhadap suatu peristiwa (karangan, perbuatan, dan 

sebagainya) untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya.54 Adapun kata “SWOT” 

merupakan singkatan dari Strengths (kekuatan), Weaknesses (kelemahan), 

Opportunities (peluang) dan  Treaths (ancaman). Analisis SWOT dibagi menjadi 

2 faktor yaitu faktor internal cakupannya untuk mengetahui kekuatan dan 

kelemahan dalam lembaga pendidikan dan faktor eksternal untuk mengetahui 

peluang yang dapat ditangkap dan ancaman yang dihadapi lemabaga pendidikan. 

Analisis SWOT adalah bagian dari tahap perencanaan strategi suatu 

organisasi yang terdiri dari tiga tahap, yaitu: tahap pengumpulan data, tahap 

analisis dan tahap pengambilan keputusan. Dalam tahap pengumpulan data dapat 

dilakukan dengan menganalisis keadaan organisasi baik internal maupun 

eksternal.55 

Beberapa pengertian analisis SWOT adalah sebagai berikut: 

a. Menurut Freddy Rangkuti, analisis SWOT diartikan sebagai analisa yang 

didasarkan pada logika yang dapat memaksimalkan kekuatan (strengths) dan 

peluang (opportunities), namun secara bersamaan dapat meminimalkan 

kelemahan (weaknesses) dan ancaman (threats).  

b. Menurut Robinson dan Pearce, analisis SWOT adalah salah satu komponen 

penting dalam manajemen strategik.  

 

54Tim Redaksi Kamus Besar Bahasa Indonesia, Kamus Besar  Bahasa Indonesia(Jakarta: 

Pusat Bahasa, 2008), h. 60.   

55Ibnu Rochman, “Analisis SWOT dalam  Lembaga Pendidikan  (Studi Kasus di SMP 

Islam Yogyakarta),” Al-Iman, vol. 3 no. 1 (2019), h. 36. http://ejournal.kopertais4.or.id/madura 

/index.ph p/aliman/article/view/3527. (Diakses 9 Juli 2020).  
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c. Menurut Gitosudarmo memaparkan bahwa SWOT merupakan pendekatan 

dari Strengths (kekuatan), Weaknesses(kelemahan), Opportunities (peluang), 

dan threats (ancaman). Dalam metode atau pendekatan ini kita harus 

memikirkan tentang kekuatan dan kelemahan apa saja yang kita miliki atau 

perusahan kita, kemudian kita juga harus melihat kesempatan yang terbuka 

bagi kita dan akhirnya kita harus mampu untuk mengetahui ancaman, 

gangguan, hambatan serta tantangan yang menghadang di depan kita.56 

Dari beberapa definisi di atas dapat disimpulkan bahwa analisis SWOT 

adalah salah satu metode dalam dunia pendidikan untuk menuntaskan 

permasalahan dan hambatan-hambatan dalam lembaga pendidikan yang 

melibatkan4 faktor, yaitu kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman. 

 

2. Faktor-faktor Analisis SWOT  

Analisis SWOT terdiri dari 4 faktor, yaitu:  

a. Strengths (kekuatan)  

Faktor kekuatan dalam lembaga pendidikan adalah kompetensi khusus 

atau keunggulan-keunggulan lain yang berakibat pada nilai plus atau keunggulan 

komparatif lembaga pendidikan tersebut. Hal ini bisa dilihat jika sebuah lembaga 

pendidikan harus memiliki skill atau keterampilan yang bisa disalurkan bagi 

perserta didik, lulusan terbaik atau hasil andalan, maupun kelebihan-kelebihan 

lain yang dapat membuat sekolah tersebut unggul dari pesaing-pesaingnya serta 

 

56Ibnu Rochman, “Analisis SWOT dalam  Lembaga Pendidikan  (Studi Kasus di SMP 

Islam Yogyakarta),” Al-Iman, vol. 3 no. 1 (2019), h. 38. http://ejournal.kopertais4.or.id/madura 

/index.ph p/aliman/article/view/3527. (Diakses 9 Juli 2020).   
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dapat memuaskan steakholders maupun pelanggan (peserta didik, orang tua, 

masyarakat dan bangsa).57 

Sebagai contoh yang dapat menunjang proses pembelajaran, yaitu metode 

yang digunakan pendidik, sarana dan prasarana memadai, gedung perkuliahan dan 

perpustakaan tersedia. 

b. Weaknesses (kelemahan) 

Kelemahan adalah hal yang wajar dalam segala sesuatu tetapi yang 

terpenting adalah bagaimana sebagai penentu kebijakan dalam lembaga 

pendidikan bisa meminimalisasi kelemahan-kelemahan tersebut atau bahkan 

kelemahan tersebut menjadi satu sisi kelebihan yang tidak dimiliki oleh lembaga 

pendidikan lain. Kelemahan ini dapat berupa kelemahan dalam fasilitas, kualitas 

atau kemampuan tenaga pendidik, tidak sesuainya antara hasil lulusan dengan 

kebutuhan masyarakat.58 

c. Opportunities (peluang)  

Peluang adalah situasi penting yang menguntungkan dalam lingkungan 

lembaga pendidikan. Peluang dalam lembaga pendidikan dapat dilakukan antara 

lain  yaitu: 

1) Di era yang sedang krisis moral dan krisis kejujuran seperti ini 

diperlukan peran serta pendidikan agama  yang lebih dominan. 

2) Pada kehidupan masyarakat kota dan modern yang cenderung 

konsumtif dan hedonis, membutuhkan petunjuk jiwa, sehingga kajian-

 

57Afid Burhanuddin, “Analisis SWOT dalam Pendidikan”, Official Website of Afid 

Burhanuddin.https://afidburhanuddin.wordpresscom.cdn.ampproject.org/v/s/afidburhanuddin.word

press.com  /2014/  02/ 05 / analisis-swot-dalam-pendidikan (9 Juli 2020). 

58Afid Burhanuddin, “Analisis SWOT dalam Pendidikan”, Official Website of Afid 

Burhanuddin.https://afidburhanuddin.wordpresscom.cdn.ampproject.org/v/s/afidburhanuddin.word

press.com  /2014/  02/ 05 / analisis-swot-dalam-pendidikan (9 Juli 2020). 
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kajian agama berdimensi sufistik kian menjamur. Ini menjadi salah satu 

peluang bagi pengembangan lembaga pendidikan  ke depan. 

3) Secara historis dan realitas, mayoritas penduduk Indonesia adalah 

muslim, bahkan merupakan komunitas muslim terbesar di seluruh 

dunia. Ini adalah peluang yang sangat strategi bagi pentingnya 

manajemen pengembangan lembaga pendidikan. 

d. Threats (ancaman)  

Ancaman merupakan kebalikan dari sebuah peluang, ancaman meliputi 

faktor-faktor lingkungan yang tidak menguntungkan bagi sebuah lembaga 

pendidikan. Jika sebuah ancaman tidak ditanggulangi maka akan menjadi sebuah 

penghalang atau penghambat bagi maju dan peranannya sebuah lembaga 

pendidikan itu sendiri. Contoh ancaman tersebut adalah minat peserta didik baru 

yang menurun, motivasi belajar peserta didik yang rendah, kurangnya 

pengaplikasian ilmu pengetahuan peserta didik di kehidupan sehari-hari, dan 

kurangnya kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pendidikan tersebut.59 

3. Kegunaan Analisis SWOT  

Secara umum, analisis SWOT dipakai untuk: 

a. Menganalisis kondisi diri dan lingkungan pribadi 

b. Menganalisis kondisi internal lembaga dan lingkungan eksternal lembaga 

c. Menganalisis kondisi internal perusahaan dan lingkungan eksternal perusahaan 

d. Mengetahui sejauh mana diri kita di dalam lingkungan kita 

e. Mengetahui posisi sebuah lembaga diantara lembaga-lembaga lain 

 

59Afid Burhanuddin, “Analisis SWOT dalam Pendidikan”, Official Website of Afid 

Burhanuddin.https://afidburhanuddin.wordpresscom.cdn.ampproject.org/v/s/afidburhanuddin.word

press.com  /2014/  02/ 05 / analisis-swot-dalam-pendidikan (9 Juli 2020). 
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f. Mengetahui kemampuan sebuah perusahaan dalam menjalankan bisnisnya 

dihadapkan dengan para pesaingnya.60 

4. Analisis SWOT dalam Perspektif Islam  

Apabila diuraikan satu per satu, maka pertama kali yang akan dibacarakan 

tentang kekuatan sebagai umat Islam yaitu keimanan. Ini adalah modal yang 

sangat besar dan tidak semua mendapatkan hidayah ini. Kemudian kekuatan lain 

adalah kesehatan, kemampuan berpikir, kesempatan melakukan hal-hal yang 

potensial dan sedikit kekayaan. Kelemahannya yaitu belum memiliki cukup ilmu, 

sedangkan tantangan dalam kehidupan antara lain masalah pola kehidupan yang 

sudah sangat dipenuhi dengan pola pikir materialistis yang sangat mengagungkan 

kesenangan dunia.  

Analisis SWOT diterangkan dalam firman Allah SWT., dalam QS al-

Hasyr/59: 18.  

غَدٍ وَات َّق وحا اَلل اِنَّ اَلل خَبِيْحٌ بِاَ تَ عحمَل وحنَ. مَّاقَدَّمَتح لِ  مَن  وحا ات َّق وا اَلل وَلحتَ نحظ رح نَ فحسٌ يحنَ اٰ ي ُّهَا الَّذِ يَٰ   

Terjemahnya:  

Wahai orang-orang yang beriman! Bertakwalah kepada Allah dan hendaklah 
setiap orang memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok 
(akhirat), dan bertakwalah kepada Allah. Sungguh, Allah Maha Mengetahui 
terhadap apa yang kamu kerjakan.61 

Bila diperhatikan, ayat di atas merupakan pernyataan dari Allah yang 

mengharuskan kita berfikir dan bermuhasabah terhadap apa yang sudah atau akan 

kita lakukan dalam hidup. Dalam sebuah lembaga organisasi/perusahaan atau 

lainnya harus melakukan evaluasi dan perbaikan agar dapat mencapai kesuksesan 

di masa depan. Masa lalu merupakan apapun perbuatan yang dilakukan untuk 

 

60Dian Pertiwi, “Analisis Strength, Weakness, Opportunities, Threat di Madrasah 

Tsanawiyah Negeri 2 Bandar Lampung”, Skripsi (Bandar Lampung: Fakultas Tarbiyah dan 

Keguruan UIN Raden Intan Lampung, 2018).   

61Kementerian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya, h. 548.  
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mencapai kesuksesan di masa depan. Jadi masa lalu dapat dijadikan sebagai 

pelajaran untuk menyongsong masa depan yang lebih baik.  
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BAB III  

METODOLOGI PENELITIAN  

A. Jenis dan Lokasi Penelitian  

1. Jenis Penelitian  

Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif, yaitu 

mendeskripsikan suatu peristiwa atau objek yang menjadi fokus penelitian. 

Metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang sistematis yang 

digunakan untuk mengkaji atau meneliti suatu objek pada latar alamiah tanpa ada 

manipulasi di dalamnya dan tanpa ada pengujian hipotesis, dengan metode-

metode alamiah. Hasil penelitian yang diharapkan bukanlah generalisasi 

berdasarkan ukuran-ukuran kuantitas, namun makna (segi kualitas) dari fenomena 

yang diamati.1Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang datanya dinyatakan 

dalam bentuk verbal dan dianalisis tanpa menggunakan teknik statistik.2 

2. Lokasi Penelitian  

Peneliti mengambil lokasi penelitian di Jurusan Pendidikan Agama Islam 

Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Alauddin Makassar.  

B. Pendekatan Penelitian  

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan 

fenomenologi. Fenomenologi adalah ilmu tentang gejala atau hal-hal apa saja 

yang tampak. Bogdan dan Biklen mengemukakan bahwa fenomenologi 

merupakan suatu tipe/jenis penelitian kualitatif yang berusaha memahami makna 

 

1Andi Prastowo, Metode Penelitian Kualitatif Dalam Perspektif Rancangan Penelitian 

(Jojakarta: Ar-Ruzz Media, 2012), h. 24.  

2Muh. Khalifah Mustami, Metodologi Penelitian Pendidikan (Yogyakarta: Aynat 

Publishing, 2015), h. 14.  
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dari suatu peristiwa dan interaksi orang dalam situasi tertentu.3 Pendekatan 

fenomenologi selalu melibatkan aspek tingkah laku dan gejala yang terjadi pada 

peserta didik.  

C. Sumber Data  

1. Data Primer  

Data primer adalah sumber data yang diperoleh dari informan yang 

ditemui langsung di lapangan atau tempat penelitian yang ingin diteliti. Peneliti 

menggunakan data ini untuk mendapatkan informasi langsung tentang 

pembelajaran fikih di Jurusan Pendidikan Agama Islam Fakultas Tarbiyah dan 

Keguruan UIN Alauddin Makassar dengan mewawancarai dosen fikih dan 

mahasiswa Jurusan Pendidikan Agama Islam Angkatan 2018.  

2. Data Sekunder  

Data sekunder adalah sumber data yang mendukung dan bisa melengkapi 

data-data primer. Dalam penelitian ini peneliti mendapatkan data dari 

perpustakaan, buku-buku literatur dan dokumen-dokumen yang ada di lembaga-

lembaga pendidikan.  

D. Metode Pengumpulan Data  

1. Observasi  

Obsevasi hakikatnya merupakan kegiatan dengan menggunakan 

pancaindera, bisa penglihatan, penciuman, pendengaran, untuk memperoleh 

informasi yang diperlukan untuk menjawab masalah penelitian. Hasil observasi 

berupa aktivitas, kejadian, peristiwa, objek, kondisi atau suasana tertentu dan 

perasaan emosi seseorang. Observasi dilakukan untuk memperoleh gambaran riil 

 

3Muri Yusuf, Metode Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif, dan Penelitian Gabungan 

(Jakarta: Kencana, 2017), h. 351.  
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suatu peristiwa atau kejadian untuk menjawab pertanyaan penelitian.4 Peneliti 

menggunakan observasi non partisipan, yakni peneliti tidak ikutserta dalam 

kegiatan pembelajaran, peneliti hanya mengamati dan mencari data terkait 

pembelajaran fikih di Jurusan Pendidikan Agama Islam Fakultas Tarbiyah dan 

Keguruan UIN Alauddin Makassar.  

2. Wawancara  

Wawancara ialah suatu proses komunikasi atau interaksi untuk 

mengumpulkan informasi dengan cara tanya jawab antara peneliti dengan 

informan atau subjek penelitiaan.5 Pada teknik ini peneliti datang berhadapan 

muka secara langsung dengan responden atau subjek yang diteliti. Mereka 

menanyakan sesuatu yang telah direncanakan kepada responden. Hasilnya dicatat 

sebagai informasi penting dalam penelitian.6 Peneliti menggunakan wawancara 

terstruktur, yaitu peneliti menyiapkan pedoman wawancara yang berisi daftar 

pertanyaan yang akan ditanyankan kepada narasumber/responden.  

3. Dokumentasi  

Dokumen merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi dan 

wawancara dalam penelitian kualitatif.7 Selain melalui wawancara dan observasi, 

informasi juga bisa diperoleh lewat fakta yang tersimpan dalam bentuk surat, 

catatan harian, arsip foto, hasil rapat, cenderamata, jurnal kegiatan dan 

sebagainya. Data berupa dokumen seperti ini bisa dipakai untuk menggali 

informasi yang terjadi di masa silam.8  

 

4Sitti Mania, Metode Penelitian Pendidikan dan Sosial (Makassar: Alauddin University 

Press, 2013), h. 187-188.  

5Sitti Mania, Metode Penelitian Pendidikan dan Sosial, h. 184.  

6Sukardi, Metodologi Penelitian Pendidikan (Kompetensi dan Praktiknya) (Jakarta: Bumi 

Aksara, 2016), h. 79.  

7Sugiyono, Memahami Penelitian Kualitatif (Bandung: Alfabeta, 2012), h. 82.  

8Sitti Mania, Metode Penelitian Pendidikan dan Sosial, h. 189.  
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E. Instrumen Penelitian  

Menurut Suharsimi Arikunto dalam bukunya, instrumen merupakan alat 

bantu dalam mengumpulkan data.9 Instrumen utama dalam penelitian yaitu, 

peneliti sendiri (human instrument). Jenis instrumen yang digunakan peneliti 

adalah sebagai berikut:  

1. Pedoman Wawancara  

Pedoman wawancara, yaitu daftar pertanyaan yang dibuat berdasarkan 

pengembangan fokus penelitian yang sengaja disiapkan untuk memandu arah 

wawancara. Daftar pertanyaan tersebut dapat berupa beberapa pertanyaan inti 

yang selanjutnya dikembangkan sendiri berdasarkan jawaban responden dan 

kreativitas peneliti selaku instrumen utama.  

2. Pedoman Observasi  

Pedoman observasi dalam penelitian ini adalah alat yang dibuat sebagai 

panduan untuk mengamati objek penelitian di lapangan, yaitu untuk memperoleh 

data tentang Pembelajaran Fikih di Jurusan Pendidikan Agama Islam Fakultas 

Tarbiyah dan Keguruan UIN Alauddin Makassar. Pedoman observasi yang 

digunakan dalam penelitian  ini adalah lembar observasi berbentuk check list. 

3. Handphone  

Alat ini digunakan penulis untuk merekam percakapan saat melakukan 

wawancara sehingga informasi yang diberikan oleh informan menjadi lebih akurat 

dan objektif. Kemudian handphone ini juga digunakan untuk mengambil 

gambar/dokumentasi, berupa dokumen-dokumen resmi seperti kurikulum 2018 

dan RPS (Rencana Pembelajaran Semester). 

 

 

9Suharsimi Arikunto, Prosedur Peneliti Suatu Pendekatan Praktis (Jakarta: Rineka Cipta, 

2006), h. 68.  



44 

 

 

 

F. Teknik Analisis Data  

Analisis data adalah suatu proses pengklasifikasian, pengategorian, 

penyusunan, dan elaborasi, sehingga data yang telah terkumpul dapat diberikan 

makna untuk menjawab masalah penelitian yang telah dirumuskan atau untuk 

mencapai tujuan penelitian. Analisis data ini bertujuan untuk mencari dan menata 

data secara sistematis dari hasil rekaman atau catatan wawancara, observasi dan 

dokumen yang telah dilakukan. 10 

1. Reduksi Data  

Reduksi data atau data reducation yaitu data yang diperoleh dari lapangan 

yang banyak dan kompleks maka perlu dilakukan analisis data melalui reduksi 

data. Mereduksi data dengan cara merangkum, memilih hal-hal pokok, 

memfokuskan hal-hal yang penting dan membuang hal yang dianggap kurang 

penting.11 Data yang diperoleh ditulis dalam bentuk laporan atau data yang 

terperinci.  

2. Penyajian Data  

Penyajian data atau data display yaitu data yang sudah direduksi disajikan 

dalam bentuk uraian singkat berupa teks yang bersifat naratif. Data yang diperoleh 

dikategorisasikan menurut pokok permasalahan dan dibuat dalam bentuk matriks 

sehingga memudahkan peneliti untuk melihat pola-pola hubungan satu data 

dengan data lainnya. Melalui penyajian data tersebut, maka data akan mudah 

dipahami sehingga memudahkan rencana kerja selanjutnya.12 

 

 

10Syamsuddin AB, Paradigma Metode Penelitian (Kualitatif dan Kuantitatif) (Makassar: 

Shofia, 2016), h. 72.   

11Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D 

(Bandung: Alfabeta, 2016), h. 338.  

12Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D, 

h. 341.  
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3. Penarikan Kesimpulan  

Penarikan kesimpulan yaitu data yang sudah disajikan dianalisis secara 

kritis berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh di lapangan. Penarikan kesimpulan 

dikemukakan dalam bentuk naratif sebagai jawaban dari rumusan masalah yang 

telah dirumuskan.13 

G. Pengujian Keabsahan Data  

1. Triangulasi  

Triangulasi merupakan salah satu teknik dalam pengumpulan data untuk 

mendapatkan temuan dan interpretasi data yang lebih akurat dan 

kredibel.14Dengan demikian terdapat triangulasi sumber, triangulasi teknik, dan 

triangulasi waktu.   

a. Triangulasi Sumber  

Penggunaan sumber yang banyak untuk triangulasi dapat dilakukan 

dengan mencari sumber(informan) yang lebih banyak dan berbeda dalam 

informasi yang sama.  

b. Triangulasi Teknik 

Penggunaan teknikpengumpulan data yang berbeda dapat diartikan bahwa 

kalau pada tahap pertama informasi dikumpulkan dengan observasi tentang suatu 

objek, maka berikutnya gunakan lagi metode lain seperti wawancara dan 

dokumentasi. Jika dengan teknik pengumpulan data tersebut menghasilkan data 

yang berbeda, maka peneliti melakukan diskusi lebih lanjut kepada sumber data 

yang bersangkutan untuk memastikan data mana yang dianggap benar. 

 

13Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D, 

h. 345.  

14Muri Yusuf, Metode Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif, dan Penelitian Gabungan, h. 

395.   
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c. Triangulasi Waktu  

Data yang dikumpulkan dengan teknik wawancara di pagi hari pada saat 

narasumber masih segar, akan memberikan data lebih valid sehingga lebih 

kredibel. Selanjutnya dapat dilakukan dengan pengecekan dengan wawancara, 

observasi atau teknik lain dalam waktu atau situasi yang berbeda. Bila hasil uji 

menghasilkan data yang berbeda, maka dilakukan secara berulang-ulang sehingga 

sampai ditemukan kepastian datanya.15 

2. Memperpanjang Waktu Pengamatan  

Jika data yang dikumpulkan peneliti belum meyakinkan, belum dapat 

dipercaya, maka peneliti perlu memperpanjang waktu tinggal di lapangan dan 

terus melanjutkan pengumpulan data sesuai dengan data yang dibutuhkan sambil 

mengkaji ulang, menelisik, dan menganalisis data yang sudah terkumpul.  

3. Member Check 

Member check adalah proses pengecekan data yang diperoleh peneliti dari 

informan. Tujuan member check adalah untuk mengetahui kesesuaian data yang 

diberikan oleh pemberi data.16 

 

 

 

 

  

 

15Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D (Bandung: Alfabeta, 

2007), h. 274.  

16Djam’an Satori dan Aan Komariah, Metodologi Penelitian Kualitatif (Bandung: 

Alfabeta, 2011), h. 172.  
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BAB IV 

DESKRIPSI PEMBELAJARAN FIKIH DI JURUSAN PENDIDIKAN 

AGAMA ISLAM FAKULTAS TARBIYAH DAN KEGURUAN UIN 

ALAUDDIN MAKASSAR  

A. Pembelajaran Fikih di Jurusan Pendidikan Agama Islam Fakultas 

Tarbiyah dan Keguruan UIN Alauddin Makassar 

Pembelajaran merupakan aktivitas paling utama dalam keseluruhan proses 

pendidikan di lembaga formal. Ini berarti bahwa keberhasilan pencapaian tujuan 

pendidikan tergantung pada proses pembelajaran yang baik.  

1. Tujuan Pembelajaran Fikih di Jurusan Pendidikan Agama Islam  

Dalam proses pembelajaran tidak lepas dari tujuan yang hendak dicapai. 

Karena tujuan pembelajaran memiliki pengaruh yang besar terhadap keberhasilan 

pembelajaran. Tujuan merupakan komponen yang sangat penting dalam sistem 

pembelajaran. Sebelum memulai pembelajaran fikih dosen terlebih dahulu 

menyampaikan kepada mahasiswa/i terkait tujuan pembelajaran fikih yang akan 

dicapai agar mahasiswa/i tahu tentang pentingnya mempelajari materi yang akan 

disampaikan sehingga mahasiswa/i timbul motivasi untuk belajar.  

Tujuan pembelajaran fikih di Jurusan Pendidikan Agama Islam, yaitu 

memiliki pengetahuan dasar-dasar keislaman sebagai agama rahmatan lil ‘alamin 

dan menguasai materi PAI di sekolah dan madrasah.1 

2. Materi Pembelajaran Fikih di Jurusan Pendidikan Agama Islam 

Materi pembelajaran fikih di Jurusan Pendidikan Agama Islam yaitu, Ilmu 

Fikih, Fikih I, Fikih II, Fikih III, Masailul Fiqhiyah Wal Hadisah dan Ushul Fikih. 

Berikut rincian materinya:  

 

1Pusat Pencerahan dan Transformasi Ipteks Berbasis Peradaban Islam, Kurikulum 2018 

Fakultas Tarbiyah dan Kegurun (Makassar: PPTIBPI, 2018), h. 20- 22.    
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a. Ilmu Fikih  

Mata kuliah ini diajarkan pada semester I dengan bobot 2 sks. Mata kuliah 

ini dimaksudkan untuk memberikan bekal pengetahuan dasar tentang fikih dan 

ushul fikih dalam rangka menuju kepada mempelajari ilmu fikih dan ushul fikih 

lebih lanjut. Berikut topik-topik pembahasannya:   

1) Pengertian, tujuan mempelajari, dan objek kajian fikih dan ushul fikih; 

2) Sejarah singkat perkembangan fikih dan ushul fikih; 

3) Hukum Islam (pengertian hukum Islam, hubungan syariah, fikih, dan 

hukum Islam, pembagian hukum Islam, tujuan hukum Islam;  

4) Sumber-sumber hukum Islam yang disepakati; 

5) Sumber-sumber hukum Islam yang tidak disepakati;   

6) Kaidah-kaidah ushuliyah; 

7) Kaidah-kaidah fikhiyah; 

8) Ijtihad dan sebab-sebab terjadinya perbedaan pendapat dalam fikih 

Islam;   

9) Prinsip-prinsip fikih Ibadah dan muamalah serta karakteristik fikih 

Islam;  

10) Menentukan awal Ramadhan, Idul Fitri, dan Idul Adha;  

11) Golput dalam pemilihan pimpinan (Pemilu); 

12) Pelaksanaan salat dalam situasi macet; 

13) Menerobos lampu merah dan pelanggaran lalu lintas lainnya: dosakah? 

b. Fikih I  

Mata kuliah ini diajarkan pada semester III dengan bobot 3 sks.  Fikih I 

adalah mata kuliah komponen keilmuan dan keterampilan yang harus diambil oleh 

setiap mahasiswa Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Alauddin Makassar 

Jurusan Pendidikan Agama Islam (PAI). Mata kuliah fikih I terdiri atas teori dan 
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praktik yang saling melengkapi dan nilai akhir keduanya menjadi nilai akhir dari 

mata kuliah ini. Berikut topik-topik pembahasannya:   

1) Taharah dan alat untuk bersuci, pengertian dan pembagian najis dan 

hadas, istinja, mandi wajib, wudu dan tayamum;   

2) Salat. Meliputi pengertian, dasar hukum, syarat dan rukun salat, sunah-

sunah salat, macam-macam salat, dan hal-hal yang membatalkan salat 

serta ancaman bagi yang meninggalkan shalat dan hikmah shalat;   

3) Penyelenggaraan jenazah, takziyah dan hikmah ziarah kubur;  

4) Puasa. Meliputi pengertian, dasar hukum, macam-macam puasa, syarat 

dan rukun puasa, qadha, fidyah dan kaffarat; 

5) Zakat. Meliputi pengertian, dasar hukum, benda yang wajib dizakati dan 

syaratnya, dan macam-macam zakat; 

6) Haji dan Umrah. Meliputi pengertian, dasar hukum, syarat, rukun dan 

sunah haji/umrah, hal-hal yang membatalkan haji/umrah serta cara 

pelaksanaan haji dan umrah; 

7) Qurban dan ‘Aqiqah.  

c. Fikih II  

Mata kuliah ini diajarkan pada semester IV dengan bobot 3 sks. Fikih II 

adalah mata kuliah komponen keilmuwan dan keterampilan yang harus diambil 

oleh setiap mahasiswa Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Alauddin Makassar 

Jurusan Pendidikan Agama Islam (PAI). Mata kuliah ini memberikan 

pengetahuan tentang fikih muamalah dan munakahat meliputi: 

1) Jual beli: pengertian, hukum, syarat, dan rukun; 

2) Khiyar dan macam-macam khiyar; 

3) Jual beli bentuk lain: murabahah, salam, istishna’ (pesanan), bai’ al-

wafa’, dan jual beli terlarang;   
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4) Utang piutang (qirad), rahn, hiwalah, dan riba’; 

5) Ariyah, wadi’ah, kafalah, asuransi; 

6) Syirkah, mudharabah, ijarah, dan ji’alah;   

7) Musaqah, muzara’ah, mukhabarah, dan mugharasah; 

8) Nikah: ta’rif, dasar, syarat, rukun, kedudukan dan hukum nikah; 

9) Wali, mahram (muharramat), meminang, dan kufu’;  

10) Mahar, nafkah, hadlanah, dan perlindungan anak; 

11) Talak: iddah dan rujuk; 

12) Khulu’, fasakh, ila’, dzihar dan li’an; 

13) Pernikahan wanita hamil dan poligami; 

14) Pernikahan beda agama (dengan non muslim).  

d. Fikih III  

Mata kuliah ini diajarkan pada semester Vdengan bobot 3 sks. Fikih III 

adalah mata kuliah komponen keilmuan dan keterampilan yang diambil oleh 

setiap maahasiswa Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Alauddin Makassar 

Jurusan Pendidikan Agama Islam (PAI). Mata kuliah ini membahas tentang: 

1) Mawaris atau kewarisan: pengertian, sumber hukum, hukum 

mempelajari, urgensi penerapan pembagian kewarisan, sebab-sebab 

memperoleh harta warisan, rukun, dan syarat sah menerima warisan; 

2) Ahli waris, ashabul furud dan bagiannya; 

3) Ahli waris, asabah, dan dzawil arham; 

4) Al-hajb: pengertian dan macam-macamnya; 

5) Metode pembagian harta warisan; 

6) Aul, radd, kakek jika bersama dengan saudara, masalah qharrawain, 

akdariyah, dan munasakh; 



51 

 

 

 

7) Jarimah: pengertian jarimah/jinayat, unsur-unsur jarimah, macam-

macam jarimah berdasarkan cara meninjaunya, dan hukuman (uqubat); 

8) Jarimah hudud dan syarat pelaksanaannya: zina, menuduh zina, minum 

khamar, mencuri, beqal (merampok), bughah, dan riddah;  

9) Jarimah kisas-diat: pembunuhan (pengertian, macam-macam, dan 

sanksinya); 

10) Jarimah kisas-diat: pelukaan (pengertian, macam-macam, dan 

sanksinya); 

11) Jarimah takzir (pengertian, bentuk, dan perbedaannya dengan hudud); 

12) Imamah/raiyyah: pengertian khilafah, imamah, dan imarah; 

13) Konsep negara dan dasar-dasar negara; 

14) Pemimpin: kewajiban, hak, dan syarat pemimpin; 

15) Ahl al-hall wa al-‘aqd, majlis syura’, dan bai’at.  

e. Ushul Fikih  

Mata kuliah ini diajarkan pada semester V dengan bobot 2 sks. Ushul fikih 

adalah mata kuliah komponen keilmuan dan keterampilan yang harus diambl oleh 

setiap mahasiswa Jurusan PAI Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Alauddin 

Makassar. Mata kuliah ini membahas tentang: fikih dan ushul fikih, baik objek, 

tujuan, dan perkembangannya maupun sumber hukum Islam dam metode 

istimbatnya. Berikut topik-topik pembahasannya:  

1) Pengertian fikih, hukum Islam, dan syariah; 

2) Pengertian ushul fikih, objek, dan tujuan mempelajari; 

3) Sejarah perkembangan fikih dan ushul fikih: priodesasoi ilmu fikih 

(zaman Nabi, sahabat dan tabi’in), munculnya ushul fikih, dan aliran-

aliran dalam ushul fikih; 
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4) Al-Qur’an  (pengertian, kandungan hukum, kehujjahan, dan 

dilalahnya); 

5) Sunah (pengertian, kehujjahan, fungsinya terhadap al-Qur’an, dan 

dilalahnya); 

6) Ijma’ (pengertian, rukun, macam-macam, kehujjahan, dan 

kemungkinan penerapannya); 

7) Qiyas (pengertian, rukun, macam-macam, dan kedudukan); 

8) Illat dan cara mencari illat; 

9) Ijtihad, ifta’, ittiba’, taqlid, dan talfiq;  

10)  Metode istimbath hukum: istihsan, maslahat mursalah, istihsab, dan 

urf; 

11)  Metode istimbath hukum: sadduzzari’ah, qaul sahabi, dan syar’u man 

qablana; 

12)  ‘Am dan khas; 

13)  Amr dan nahyun; 

14)  Muradif dan musytaraq; 

15)  Mutlaq dan muqayyad; 

16)  Mantuq dan mafhum, mujmal dan mubayyam; 

17)  Dzahir dan muawwal, nasakh dan mansukh; 

18)  Ta’arudh al-adillah; 

19)  Kaidah-kaidah fiqhiyyah; 

20)  Al-ahkam al-syar’iyyah.   

f. Masailul Fiqhiyah Wal Hadisah  

Mata kuliah ini diajarkan pada semester VI dengan bobot 3 sks. Berikut 

topik-topik pembahasannya:  
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1) Hukum menyentuh alat kelamin anak laki-laki apakah membatalkan 

wudu; 

2) Hukum berzikir atau membaca al-qur’an di kamar mandi; 

3) Salat berkali-kali hanya satu kali tayamum; 

4) Hukum mengerjakan salat kepada orang meninggal; 

5) Hukum seorang junub tidak bisa menggunakan air; 

6) Hukum perempuan yang berhenti haid apakah diwajibkan mandi atau 

tidak perlu mandi untuk memenuhi keinginan suaminya;  

7) Minum khamar dijadikan obat; 

8) Shalat tanpa membuka sepatu; 

9) Hukum perempuan membaca al-qur’an dalam keadaan nifas;  

10)  Hukum menunda salat atau menjamak salat karena pekerjaan;  

11)  Hukum zakat yang dipergunakan masjid; 

12)  Hukum menghajikan orang lain dengan upah; 

13)  Hukum penetapan ramadhan yang berbeda-beda; 

14)  Hukum pelaksanaan salat Idul Fitri yang berbeda-beda.    

3. Metode Pembelajaran Fikih di Jurusan Pendidikan Agama Islam  

Metode pembelajaran yang digunakan oleh dosen fikih di Jurusan 

Pendidikan Agama Islam, yaitu sebagai berikut: 

a. Metode Ceramah  

Metode ceramah digunakan untuk memberi penjelasan terkait materi yang 

kurang dimengerti oleh mahasiswa/i. Sebagaimana hasil wawancara dengan  Pak 

Syamsuri selaku dosen fikih di Jurusan Pendidikan Agama Islam sebagai berikut:  

Metode ceramah itu pasti digunakan hanya saja tidak terlalu sering, 
mungkin hanya sekitar 40% saja. Biasanya saya gunakan metode ini untuk 
memberikan penguatan kepada mahasiswa/i setelah presentasi makalah 
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selesai ataukah di tengah presentasi ada yang kurang dimengerti oleh 
mahasiswa/i.2 

Metode ceramah tidak digunakan sebagai  metode utama dalam 

pembelajaran karena mahasiswa/i akan cepat bosan dan mengantuk. Jadi, harus 

diselingi dengan metode lain seperti, metode diskusi, metode tanya jawab, metode 

penugasan, dan sebagainya.   

b. Metode Diskusi  

Metode diskusi ini digunakan agar mahasiswa/i dapat bekerja sama, saling 

bertukar pendapat atau informasi untuk memecahkan suatu masalah. Mahasiswa/i 

dibagi menjadi beberapa kelompok dan diberi tugas untuk membuat makalah 

sesuai topik-topik pembahasan yang telah dibagikan oleh dosen fikih. Setelah itu 

mereka mempersentasikan  hasil makalahnya didepan kelas dan berdiskusi dengan 

teman kelasnya. Mereka saling bertukar pendapat atau informasi sehingga dapat 

menarik kesimpulan untuk pemecahan masalah tersebut. Sebagaimana hasil 

wawancara dengan Pak Iqbal, selaku dosen fikih di Jurusan Pendidikan Agama 

Islam sebagai berikut:  

Saya selalu menggunakan metode diskusi agar mahasiswa/i tidak bosan 
selama pembelajaran. Dengan metode ini mahasiswa/i antusias bertanya dan 
mengeluarkan argumennya karena pembahasan yang kita bahas di fikih ini 
menyangkut dengan permasalahan-permasalahan yang sering ditemui di 
kehidupan sehari-hari, jadi sangat cocok jika menggunakan metode diskusi. 
Hanya saja waktunya tidak cukup karena banyak mahaiswa/i yang 
bertanya.3 

Dan hasil wawancara dengan Pak Syamsuri selaku dosen fikih di Jurusan 

Pendidikan Agama Islam, yaitu sebagai berikut:  

Kekurangan dari metode ini, yaitu mahasiswa hanya menguasai 1 (satu) 
topik pembahasan, yakni topik yang dibahas oleh kelompoknya sendiri. 

 

2Syamsuri, Dosen Fikih Jurusan Pendidikan Agama Islam, Wawancara, Samata, 20 

November 2020.   

3Muhammad Iqbal, Dosen Ilmu Fikih Jurusan Pendidikan Agama Islam, Wawancara, 

Samata, 6 November  2020.    
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Kalau kelebihannya, yaitu mahasiswa bisa saling bertukar informasi terkait 
permasalahan yang dibahas.4 

Jadi, dengan metode ini mahasiswa/i dilatih untuk berani mengeluarkan 

pendapatnya, menghargai pendapat orang lain, dan mengumpulkan informasi 

sehingga dapat menarik suatu kesimpulan. 

c. Metode Tanya Jawab 

Metode ini sering digunakan dalam proses belajar mengajar bersama-sama 

dengan metode lainnya. Mengenai hal ini telah dilakukan wawancara dengan Pak 

Iqbal sebagai dosen fikih di Jurusan Pendidikan Agama Islam dan hasilnya  

sebagai berikut: 

Kalau metode ini ada semacam feedback antara dosen dan mahasiswa, biasa 
saya yang bertanya kepada mereka dan biasa juga mahasiswa yang bertanya 
terkait permasalahan yang dibahas pada saat itu.5 

Jadi, metode ini bertujuan untuk merangsang mahasiswa/i berpikir dan 

untuk mengetahui sejauh mana mahasiswa/i menguasai materi pembelajaran. 

d. Metode Pemberian Tugas (Resitasi)  

Dosen memberikan tugas kepada mahasiswa/i berupa meresume dan 

membaca buku/jurnal terkait materi pembelajaran yang akan dibahas. Mengenai 

hal ini peneliti telah melakukan wawancara dengan Pak Syamsuri sebagai dosen 

fikih di Jurusan Pendidikan Agama Islam dan hasilnya sebagai berikut:  

Karena stimulasi membaca mahasiswa kurang jadi dikasi tugas untuk 
membaca dan meresume hasil bacaannya. Jadi, seminggu sebelum 
pertemuan saya kasi mahasiswa tugas meresume tentang materi yang akan 
dibahas nanti. Saya suruh mereka baca buku dan mencari referensi tentang 
materi tersebut dan meresume sebanyak 2 halaman. Jadi mahasiswa 
nantinya punya pengetahuan tentang materi itu. Adapun kelebihan dari 

 

4Syamsuri, Dosen Fikih Jurusan Pendidikan Agama Islam, Wawancara, Samata, 20 

November 2020  

5Muhammad Iqbal, Dosen Ilmu Fikih Jurusan Pendidikan Agama Islam, Wawancara, 

Samata, 6 November  2020.     
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metode ini adalah mahasiswa mendapatkan lebih banyak informasi tentang 
materi fikih6 

Jadi, metode ini dilakukan untuk menumbuhkan kebiasaan mahasiswa/i 

untuk belajar mencari dan menemukan, serta bertanggung jawab terhadap tugas 

yang diberikan. 

e. Metode Demonstrasi  

Metode demonstrasi merupakan metode dengan memberi contoh atau 

memperagakan. Mengenai hal ini telah dilakukan wawancara dengan Pak Iqbal 

selaku dosen fikih di Jurusan Pendidikan Agama Islam dan hasilnya, yaitu: 

“Kalau metode demonstrasi itu biasanya untuk fikih Ibadah, seperti 

memperagakan cara berwudu, salat, tayamum, tata cara penyelenggaraan jenazah, 

dan lain-lain.”7 

Jadi, metode demonstrasi digunakan untuk materi yang pembahasannya 

memerlukan peragaan atau contoh sehingga mahasiswa/i dapat mengerti dan 

mampu melaksanakannya dengan baik dan benar.  

4. Media Pembelajaran Fikih di Jurusan Pendidikan Agama Islam  

Media pembelajaran fikih di Jurusan Pendidikan Agama Islam, yaitu 

sebagai berikut:  

a. Media Cetak  

Media cetak yang digunakan dalam pembelajaran, yaitu buku. Buku 

berfungsi sebagai referensi atau buku rujukan dalam pembelajaran. Sebagaimana 

hasil wawancara dengan salah satu mahasiswa Jurusan Pendidikan Agama Islam 

sebagai berikut:  

Kami mencari buku untuk dijadikan referensi terkait judul makalah yang 
telah dibagikan kepada kelompok kami. Tapi bukan hanya pemateri yang 

 

6Syamsuri, Dosen Fikih Jurusan Pendidikan Agama Islam, Wawancara, Samata, 22 

September 2020.   

7Muhammad Iqbal, Dosen Ilmu Fikih Jurusan Pendidikan Agama Islam, Wawancara, 

Samata, 6 November  2020.  
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mencari buku referensi, peserta diskusi pun harus memiliki buku referensi 
agar kami dapat bertukar informasi pada saat diskusi.8 

Dengan menggunakan buku sebagai media pembelajaran dapat 

memperluas wawasan mahasiswa/i terkait materi atau permasalahan yang dibahas. 

Namun, buku juga memiliki kekurangan, yaitu terkadang membosankan sehingga 

mahasiswa/i malas untuk membaca buku.  

b. Media Noncetak  

Media noncetak, yaitu lapotop dan LCD. Dengan hadirnya teknologi 

seperti laptop dan LCD dalam pembelajaran, diharapkan akan meningkatkan 

minat mahasiswa/i untuk antusias dalam pembelajaran. Sebagaimana hasil 

wawancara dengan Pak Syamsuri selaku dosen fikih di Jurusan Pendidikan 

Agama Islam sebagai berikut:  

Laptop dan LCD digunakan pada saat melaksanakan presentasi kelompok 
agar pemateri dapat menampilkan hasil makalahnya sehingga peserta 
diskusi dapat melihat dan bertanya jika ada yang kurang dimengerti.9 

Dan hasil wawancara dengan salah satu mahasiswa Jurusan Pendidikan 

Agama Islam, yaitu:  

Kami menggunakan laptop untuk membuat makalah dan menggunakan 
LCD untuk menampilkan hasil makalah kami pada saat persentasi di kelas. 
Namun, kadang terdapat kendala dalam persentasi karena LCD yang 
digunakan kadang tidak bisa berfungsi sehingga kami tidak dapat 
menampilkan PPT dari makalah kami.10     

Media ini dapat membantu dosen dan mahasiswa/i dalam proses 

pembelajaran.  Dengan laptop, mahasiswa/i dapat membuat/menyusun makalah 

dan menggunakan LCD untuk mempresentasikan/menampilkan hasil makalahnya. 

 

8Amaliyah, Mahasiswa Jurusan Pendidikan Agama Islam Angkatan 2018, Wawancara, 

Samata, 31 Desember 2020.   

9Syamsuri, Dosen Fikih Jurusan Pendidikan Agama Islam, Wawancara, Samata, 20 

November  2020.  

10Haerati, Mahasiswa Jurusan Pendidikan Agama Islam Angkatan 2018, Wawancara, 

Samata, 2 Januari 2020.    
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Begitu pun dengan dosen, dia bisa menyampaikan tujuan pembelajaran dan materi 

pembelajaran menggunakan bantuan media ini.   

5. Kegiatan Pembelajaran Fikih di Jurusan Pendidikan Agama Islam   

Sebelum melaksanakan kegiatan pembelajaran fikih di Jurusan Pendidikan 

Agama Islam, dosen fikih terlebih dahulu melakukan perencanaan pembelajaran. 

Perencanaan pembelajaran adalah menyusun langkah-langkah yang akan 

dilaksanakan dalam pembelajaran untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. 

Perencanaan tersebut disusun dan dirangkum menjadi silabus/RPS. Berikut salah 

satu RPS yang telah disusun oleh dosen fikih di Jurusan Pendidikan Agama Islam:  

Tabel 2  

Rencana Pembelajaran Semester (RPS) 

Rencana Pembelajaran Semester 

Mata Kuliah          : Ilmu Fikih   

Bobot                     : 2 (dua) sks 

Semester                : I (satu)  

Jurusan                  : Pendidikan Agama Islam  

Fakultas                 : Tarbiyah dan Keguruan  

Dosen                    : Dr.M. Shabir U., M.Ag 

1. Capaian Pembelajaran   

➢ CP-Prodi  1. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa 

dan mampu menunjukkan sikap religius 

(S1) 

2. Taat hukum dan disiplin dalam 

kehidupan bermasyarakat dan bernegara 

(S7)  

3. Menguasai pengetahuan dasar-dasar 
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keislaman sebagai agama rahmatan lil 

‘alamin (PK5) 

4. Menguasai dasar-dasar dan sumber-

sumber ajaran Islam (PT3) 

5. Mampu mempraktikkan ajaran-ajaran 

Islam dan menyampaikan kepada 

masyarakat (KT3)  

➢ CP-MK 1. Menguasai konsep dasar objek fikih dan 

ushul fikih 

2. Menguasai konsep dasar hukum Islam 

3. Menguasai kaidah-kaidah ushuliyah dan 

fikhiyah 

4. Menguasai konsep dasar ijtihad dan 

sebab-sebab terjadinya perbedaan pendapat 

dalam fikih Islam  

5. Menguasai prinsip-prinsip fikih ibadah 

dan muamalh serta karakteristik fikih Islam 

6. Mengetahui awal Ramadhan, Idul Fitri, 

dan Idul Adha 

7. Golput dalam Pemilihan Pemilu (Pemilu) 

8. Mengetahui tata cara pelaksanaan salat 

dalam situasi macet 

9. Mengetahui hukum menerobos lampu 

merah dan pelanggaran lalu lintas lainnya     

2. Deskripsi Mata Kuliah  Mata kuliah ini dimaksudkan untuk 

memberikan bekal pengetahuan dasar 
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tentang fikih dan ushul fikih dalam 

kerangka menuju kepada mempelajari ilmu 

fikih dan ilmu ushul fikih lebih lanjut. Mata 

kuliah ini membahas seputar fikih, ushul 

fikih, dan masalah-masalah fikih dalam 

Islam, sumber-sumber hukum Islam baik 

yang disepakati maupun  yang tidak 

disepakati, kaidah-kaidah ushuliyah dan 

fikihya, ijtihad dan sebab-sebab terjadinya 

perbedaan pendapat dalam fikih Islam, 

prinsip-prinsip fikih ibadah dan muamalah 

serta karakteristik fikih Islam, tata cara 

Pelaksanaan Salat dalam Situasi Macet, 

golput dalam Pemilihan Pimpinan (Pemilu) 

dan hukum Menerobos Lampu Merah dan 

Pelanggaran Lalu Lintas Lainnya. 

3. Prasyarat  

No TGL 

Pertemuan  

Materi Pembelajaran No. 

Kompetensi 

1 7 Oktober  RPS mata kuliah dan panduan penugasan  

2 14 Oktober Pengertian, tujuan mempelajari, dan objek 

kajian fikih dan ushul fikih 

1 

3 21 Oktober  Sejarah singkat perkembangan fikih dan 

ushul fikih  

1 

4 28 Oktober  Hukum Islam (pengertian hukum Islam, 

hubungan syariah, fikih, dan hukum Islam, 

2 
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pembagian hukum Islam, tujuan hukum 

Islam)  

5 4 November  Sumber-sumber hukum Islam yang 

disepakati  

2 

6 11 November Sumber-sumber hukum Islam yang tidak 

disepakati  

2 

7 18 November Kaidah-kaidah ushuliyah  3 

8 25 November Ujian Tengah Semester  2 dan 3 

9 02 Desember  Kaidah-kaidah fikhiyah  3 

10 09 Desember  Ijtihad dan sebab-sebab terjadinya 

perbedaan pendapat dalam fikih Islam  

4 

11 16 Desember  Prinsip-ptinsip fikih ibadah dan muamalah 

serta karakteristik fikih Islam 

5 

12 23 Desember Menentukan awal Ramadhan, Idul Fitri, dan 

Idul Adha   

6 

13 30 Desember  Golput dalam pemilihan pimpinan (Pemilu) 7 

14 06 Januari Pelaksanaan salat dalam situasi macet 8 

15 13 Januari Menerobos lampu merah dan pelanggaran 

lalu lintas lainnya: dosakah?  

9 

16 20 Januari  Ujian Akhir Semester 1,2,3,4,5,6,7,8, 

dan 9 

Pembelajaran Penilaian 

Strategi 
Pembelajaran/StilES 

Unit Tugas 
Mahasiswa 

Indikator Penilaian Bobot 
Penilaian 

(%) 

 

Durasi 
(Menit) 

Diskusi Terbimbing Menelaah 
silabus dan 

Memetakan arah 
pelaksanaan 

- 2 x 50 Menit  
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memberi 
masukan 
dalam rangka 
perbaikan 
desain 
pembelajaran  

perkuliahan untuk 
membuat 
kesepakatan 
tentang model 
pembelajaran serta 
penilaian proses 
dan hasil belajar  

Penugasan, membaca 
mandiri, diskusi dan 

ceramah  

- membaca 
materi tentang 
objek kajian 
fikih dan ushul 
fikih. 

- membuat 
resume hasil 
bacaan. 

- 
mendiskusikan 
hasil 
bacaannya 
secara 
mandiri. 

- kemampuan 
menemukan ide 
pokok dari bacaan 
terkait objek kajian 
fikih dan ushul 
fikih 

- kemampuan 
mengomunikasikan 
ide pokok yang 
ditemukan. 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

2 x 50 menit  

Penugasan, membaca 
mandiri, diskusi dan 

ceramah 

- membaca 
materi tentang 
sejarah singkat 
perkembangan 
fikih dan ushul 
fikih 

- membuat 
resume hasil 
bacaan 

- 
mendiskusikan 
hasil 
bacaannya 
secara mandiri 

- kemampuan 
menemukan ide 
pokok dari bacaan 
terkait sejarah 
singkat 
perkembangan 
fikih dan ushul 
fikih 

- kemampuan 
mengomunikasikan 
ide pokok yang 
ditemukan  

 

 

 

3 

 

 

 

2 x 50 menit  

Penugasan, membaca 
mandiri, diskusi dan 

ceramah 

- membaca 
materi tentang 
hukum Islam 

- membuat 
resume hasil 
bacaan 

- 
mendiskusikan 
hasil 
bacaannya 
secara mandiri  

- kemampuan 
menemukan ide 
pokok dari bacaan 
terkait hukum 
Islam 

- kemampuan 
mengomunikasikan 
ide pokok yang 
ditemukan  

 

 

 

3 

 

 

 

2 x 50 menit  
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Penugasan, 
membaca mandiri, 

diskusi dan ceramah 

- membaca 
materi 
teentang 
sumber-
sumber hukum 
Islam yang 
disepakati  

- membuat 
resume hasil 
bacaan 

- 
mendiskusikan 
hasil 
bacaannya 
secara mandiri 

- kemampuan 
menemukan ide 
pokok dari bacaan 
terkait sumber-
sumber hukum 
Islam yang 
disepakati 

- kemampuan 
mengomunikasikan 
ide pokok yang 
ditemukan  

 

 

 

3 

 

 

 

2 x 50 menit 

Penugasan, 
membaca mandiri, 

diskusi dan ceramah 

- membaca 
materi tentang 
sumber-
sumber hukum 
Islam yang 
tidak 
disepakati 

- membuat 
resume  hail 
bacaan  

- 
mendiskusikan 
hasil 
bacaannya 
secara mandiri 

- kemampuan 
menemukan ide 
pokok dari bacaan 
terkait sumber-
sumber hukum 
Islam yang tidak 
disepakati  

- kemampuan 
mengomunikasikan 
ide pokok yang 
ditemukan  

3 2 x 50 menit 

Penugasan, 
membaca mandiri, 

diskusi dan ceramah 

- membaca 
materi tentang 
kaidah-kaidah 
ushuliyah 

- membuat 
resume hasil 
bacaan 

- 
mendiskusikan 
hasil 
bacaannya 
secara mandiri 

- kemampuan 
menemukan ide 
pokok dari bacaan 
terkait kaidah-
kaidah ushuliyah 

- kemampuan 
mengomunikasikan 
ide pokok yang 
ditemukan 

 

 

 

5 

 

 

 

2 x 50 menit 

Tertulis    15 2 x 50 menit   



64 

 

 

 

Penugasan, 
membaca mandiri, 

diskusi dan ceramah 

- membaca 
materi tentang 
kaidah-kaidah 
fikhiyah 

- membuat 
resume hasil 
bacaan 

- 
mendiskusikan 
hasil 
bacaannya 
secara mandiri 

- kemampuan 
menemukan ide 
pokok dari bacaan 
terkait kaidah-
kaidah fikihyah 

- kemampuan 
mengomunikasikan 
ide yang 
ditemukan 

 

 

 

5 

 

 

 

2 x 50 menit 

Penugasan, 
membaca mandiri, 

diskusi dan ceramah   

- membaca 
materi ijtihad 
dan sebab-
sebab 
terjadinya 
perbedaan 
pendapat 
dalam fikih 
Islam 

- membuat 
resume hasil 
bacaan 

- 
mendiskusikan 
hasil 
bacaannya 
secara mandiri 

- kemampuan 
menemukan ide 
pokok dari bacaan 
terkait ijtihad dan 
sebab-sebab 
terjadinya 
perbedaan 
pendapat dalam 
fikih Islam 

- kemampuan 
mengomunikasikan 
ide pokok yang 
ditemukan  

 

5 

 

2 x 50 menit 

Penugasan, 
membaca mandiri, 

diskusi dan ceramah 

- membaca 
materi prinsip-
prinsip fikih 
ibadah dan 
muamalah 
serta 
karakteristik 
fikih Islam 

- membuat 
resume hasil 
bacaan  

- 
mendiskusikan 
hasil 
bacaannya 
secara mandiri  

- kemampuan 
menemukan ide 
pokok dari bacaan 
terkait prinsip-
prinsip fikih ibadah 
dan muamalah 
serta karakteristik 
fikih Islam 

- kemampuan 
mengomunikasikan 
ide pokok yang 
ditemukan  

 

 

 

 

5  

 

 

 

 

2 x 50 menit  
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Penugasan, 
membaca mandiri, 

diskusi dan ceramah 

- membaca 
materi 
menentukan 
awal 
Ramadhan, 
Idul Fitri, dan 
Idul Adha 

- membuat 
resume hasil 
bacaan   

- 
mendiskusikan 
hasil 
bacaannya 
secara mandiri 

- kemampuan 
menemukan ide 
pokok dari bacaan 
terkait menetukan 
awal Ramadhan, 
Idul Fitri, dan Idul 
Adha 

- kemampuan 
mengomunikasikan 
ide pokok yang 
ditemukan 

 

 

 

 

5 

 

 

 

 

2 x 50 menit 

Penugasan, 
membaca mandiri, 

diskusi dan ceramah 

- membaca 
materi tentang 
golput dalam 
pemilihan 
pemimpin 
(pemilu) 

- membuat 
resume hasil 
bacaan 

- 
mendiskusikan 
hasil 
bacaannya 
secara mandiri 

- kemampuan 
menemukan ide 
pokok dari bacaan 
terkait golput 
pemilihan 
pemimpin (pemilu) 

- kemampuan 
mengomunikasikan 
ide pokok yang 
ditemukan 

 

 

5 

 

 

2 x 50 menit 

Penugasan, 
membaca mandiri, 

diskusi dan ceramah 

- membaca 
materi tentang 
pelaksanaan 
salat dalam 
situasi macet 

- Membuat 
resume hasil 
bacaan 

- 
mendiskusikan 
hasil 
bacaannya 
secara mandiri 

- kemampuan 
menemukan ide 
pokok dari bacaan 
terkait pelaksanaan 
salat dalam situasi 
macet 

- kemampuan 
mengomunikasikan 
ide pokok yang 
ditemukan   

 

 

 

 

5 

 

 

 

 

2 x 50 menit 

Penugasan, 
membaca mandiri, 

diskusi dan ceramah 

- membaca 
materi tentang 
menerobos 
lampu merah 

- kemampuan 
menemukan ide 
pokok dari bacaan 
terkait menerobos 
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dan 
pelanggaran 
lalu lintas 
lainnya 

- membuat 
resume hasil 
bacaan  

- 
mendiskusikan 
hasil 
bacaannya 
secara mandiri 

lampu merah dan 
pelanggaran lalu 
lintas lainnya 

- kemampuan 
mengomunikasikan 
ide pokok yang 
ditemukan 

 

 

5  

 

 

2 x 50 menit 

Tentatif sangat 
bergantung pada 
penilaian proses 

  30  
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Sumber Data: Rencana Pembelajaran Semester (RPS) Ilmu Fikih T.A 2020/2021 

Dengan perencanaan pembelajaran tersebut dosen dapat melaksanakan 

proses pembelajaran dengan mudah, terarah dan terstruktur.  

6. Evaluasi Pembelajaran Fikih di Jurusan Pendidikan Agama Islam  

Evaluasi pembelajaran fikih di Jurusan Pendidikan Agama Islam dapat 

dilihat pada hasil wawancara dengan Pak Syamsuri sebagai dosen fikih di Jurusan 

Pendidikan Agama Islam, yaitu: “Saya menilai mahasiswa/i dari ketepatan 

mengumpul tugas, kedisiplinan waktu, presentasi, dan kemampuan menjawab 

pertanyaan.”11 Dan hasil wawancara dengan salah satu mahasiswa Jurusan 

Pendidikan Agama Islam, yaitu: “Dosen fikih mengevaluasi pembelajaran fikih 

dengan memberi Mid Test dan Final Test.”12 

Jadi, dapat disimpulkan bahwa evaluasi atau penilaian pembelajaran yang 

dilakukan oleh dosen Fikih, yaitu penilaian terhadap kehadiran mahasiswa, 

keaktifan dalam kelas, yakni keaktifan dalam mengumpul tugas, bertanya dan 

menjawab pertanyaan serta keaktifan dalam memberi tanggapan atau sanggahan, 

perilaku/akhlak, makalah, persentasi, UTS dan UAS. 

 

 

11Syamsuri, Dosen Fikih Jurusan Pendidikan Agama Islam, Wawancara, Samata, 20 

November 2020. 

12Amriani, Mahasiswa Jurusan Pendidikan Agama Islam Angkatan 2018, Wawancara, 

Samata, 1 Januari 2021.   
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7. Buku Rujukan/Referensi Pembelajaran Fikih di Jurusan Pendidikan 

Agama Islam   

a. Fiqih 4 madzhab; 

b. Fiqih Ibadah. Moh. Rifa’i; 

c. Fiqih Ibadah. Abdul Hamid dan Beni Ahmad Saebani; 

d. Fiqih Islam. Sulaiman Rasyid; 

e. Ibadah dan Muamalah. Aam Amiruddin;  

f. Fikih Prioritas. Dr.Abdus Salam Ali al-Karbuli; 

g. Al-Fiqh ‘ala Madzahib al-Arba’ah. Abdurrahman Al-Jasiri;  

h. Kuliah Ibadah. Ibadah Ditinjau dari Segi Hukum dan Hikmah. Hasbi Ash-

Shiddieqie; 

i. Ushul al-Fiqh al-Islami. Wahbah az-Zuhaily; 

j. Ushul Fiqh. Amir Syarifuddin; 

k. Fiqh dan Ushul Fiqh. Nurhayati dan Ali Imran Sinaga; 

l. Ushul Fiqih. Muhammad Abu Zahrah; 

m. dan lain-lain. 

B. Hasil Analisis SWOT pada Pembelajaran Fikih di Jurusan Pendidikan 

Agama Islam Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Alauddin Makassar  

Setelah melakukan penelitian pada pembeljaran fikih di Jurusan 

Pendidikan Agama Islam maka didapatkan hasil analisis SWOT, yaitu sebagai 

berikut:  

1. Kekuatan (Strengths) 

Yang menjadi kekuatan dalam pembelajaran Fikih di Jurusan Pendidikan 

Agama Islam, yaitu: 

a. Pengalaman mengajar dosen fikih di Jurusan Pendidikan Agama Islam.  
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b. Sarana dan Prasarana. Semakin lengkap dan memadai sarana pembelajaran 

akan memudahkan dosen dalam melaksanakan tugasnya sebagai tenaga 

pendidik. Contoh sarana dan prasarana, yaitu meja, kursi, gedung perkuliahan, 

ruangan kelas, perpustakaan dan sebagainya. 

c. Kurikulum 2018. Sudah ada kurikulum 2018 yang dijadikan rujukan/pedoman 

oleh dosen dalam melaksanakan pembelajaran. 

2. Kelemahan (Weaknesses)  

Kelemahan dalam pembelajaran fikih di Jurusan Pendidikan Agama Islam, 

yaitu Jurusan Pendidikan Agama Islam kekurangan dosen fikih.   

3. Peluang (Opportunities) 

Peluang dalam proses pembelajaran Fikih, yaitu:  

a. Mahasiswa/i baru. Karena asal mahasiswa/i baru berbeda-beda ada yang dari 

DDI, NU, Muhammadiyah dan lain-lain. Maka hal tersebut bisa menjadi 

peluang bagi dosen fikih untuk menyatukan pemahaman/pemikiran mereka. 

b. Mahasiswa/i bisa mengembangkan pemahaman mereka tentang fikih. 

Pembelajaran fikih di tingkat perguruan tinggi materinya semakin sulit 

dibandingkan dengan materi waktu MTs dan MA. Karena pada tingkat 

perguruan tinggi banyak masalah-masalah dan dalil-dalil yang dikemukakan, 

dibicarakan pula materi perbandingan serta berbagai pendapat ulama tentang 

itu. Jadi, mahasiswa/i berpeluang untuk mengembangkan pemahamannya 

terkait pembelajaran fikih.  

c. Alumni. Mahasiswa/i menjadi alumni yang mampu mengajarkan dan 

mengamalkan ilmu fikih yang didapatkan sesuai yang tertera dalam tujuan 

pembelajaran fikih. Di era yang sedang krisis moral dan krisis kejujuran seperti 

ini diperlukan peran serta pendidikan agama yang lebih dominan. 
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4. Ancaman (Threats) 

Ancaman dalam proses pembelajaran fikih di Jurusan Pendidikan Agama 

Islam, yaitu pemahaman takfiri. Pemahaman takfiri merupakan pemahaman yang 

mudah mengkafirkan orang lain, menyalahkan pendapat orang lain dan berpikir 

hanya pendapatnya yang benar. Pemahaman mahasiswa seperti ini sangat 

berbahaya dalam dunia pendidikan, oleh karena itu pendidikan agama Islam 

memiliki peranan penting untuk memberikan pemahaman agama yang benar-

benar utuh, tidak ekstrim atau berlebih-lebihan dan mengutamakan akhlak yang 

baik.  
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan  

Berdasarkan penelitian yang dilakukan terkait Pembelajaran Fikih di 

Jurusan Pendidikan Agama Islam Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Alauddin 

Makassar (Studi Berdasarkan Analisis SWOT), maka peneliti dapat 

menyimpulkan bahwa:  

1. Pembelajaran fikih di Jurusan Pendidikan Agama Islam Fakultas Tarbiyah 

dan Keguruan UIN Alauddin Makassar, yaitu  

a. Tujuan pembelajaran fikih di Jurusan Pendidikan Agama Islam adalah 

memiliki pengetahuan dasar-dasar keislaman sebagai agama rahmatan lil 

‘alamin dan menguasai materi PAI di sekolah dan madrasah. 

b. Materi pembelajaran fikih di Jurusan Pendidikan Agama Islam yaitu, Ilmu 

Fikih, Fikih I, Fikih II, Fikih III, Masailul Fiqhiyah Wal Hadisah dan Ushul 

Fikih.  

c. Metode yang digunakan oleh dosen beragam, di antaranya ceramah, diskusi, 

tanya jawab, pemberian tugas, dan demonstrasi.   

d. Media pembelajaran fikih di Jurusan Pendidikan Agama Islam, yaitu media 

cetak (buku) dan noncetak (laptop dan LCD).  

e. Kegiatan pembelajaran Fikih di Jurusan Pendidikan Agama Islam disusun dan 

dirangkum menjadi RPS (Rencana Pembelajaran Semester).  

f. Evaluasi pembelajaran fikih, yaitu kehadiran, keaktifan dalam kelas, 

perilaku/akhlak, tugas, makalah, persentasi, UTS dan UAS.  

g. Buku rujukan/referensi pembelajaran fikih di Jurusan Pendidikan Agama 

Islam, yaitu Fiqih 4 madzhab, Fiqih Ibadah. Moh. Rifa’i, Fiqih Ibadah. Abdul 

Hamid dan Beni Ahmad Saebani, Fiqih Islam. Sulaiman Rasyid, Ibadah dan 
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Muamalah. Aam Amiruddin, Fikih Prioritas. Dr.Abdus Salam Ali al-Karbuli, 

Al-Fiqh ‘ala Madzahib al-Arba’ah. Abdurrahman Al-Jasiri, Kuliah Ibadah. 

Ibadah Ditinjau dari Segi Hukum dan Hikmah. Hasbi Ash-Shiddieqie, Ushul 

al-Fiqh al-Islami. Wahbah az-Zuhaily, Ushul Fiqh. Amir Syarifuddin, Fiqh dan 

Ushul Fiqh. Nurhayati dan Ali Imran Sinaga, Ushul Fiqih. Muhammad Abu 

Zahrah, dan lain-lain.  

2. Hasil analisis SWOT pada pembelajaran fikih di Jurusan Pendidikan 

Agama Islam Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Alauddin Makassar, 

yaitu: 

a) Kekuatan (Strengths), yaitu pengalaman mengajar dosen fikih, sarana 

prasarana, dan kurikulum 2018;  

b) Kelemahan (Weaknesses), yaitu Jurusan Pendidikan Agama Islam 

kekurangan dosen fikih;  

c) Peluang (Opportunities), yaitu mahasiswa/i baru, mahasiswa/i bisa 

mengembangkan pemahaman mereka tentang fikih dan alumni;  

d) Ancaman (Threats), yaitu pemahaman takfiri. 

B. Implikasi Penelitian  

Berdasarkan hasil penelitian pada Pembelajaran Fikih di Jurusan 

Pendidikan Agama Islam Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Alauddin 

Makassar, maka implikasi penelitian ini yaitu, bahwa peranan pendidik/dosen 

sangat penting dalam menunjang berlangsungnya proses pembelajaran, dimana 

dia harus mampu menguasai meteri dan mengelola pembelajaran dengan baik agar 

tujuan pembelajaran dapat tercapai. Dan dengan analisis SWOT pendidik/dosen 

maupun mahasiswa/i dapat mengetahui kekuatan, kelemahan, peluang dan 

ancaman dalam pembelajaran fikih.  
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6. Struktur Organisasi Jurusan Pendidikan Agama Islam  

Sumber Data: Jurusan Pendidikan Agama Islam FTK UIN Alauddin Makassar 

Struktur organisasi dalam sebuah lembaga pendidikan sangatlah penting 

agar setiap anggota dapat bertanggung jawab untuk menjalankan tugas dan fungsi 

masing-masing jabatan yang diberikan. Struktur organisasi di Jurusan Pendidikan 

Agama Islam dimulai dari Senat Fakultas, Dekan Fakultas Tarbiyah dan 

Keguruan, yakni Dr. H. A. Marjuni, S.Ag., M.Pd.I., Wakil Dekan I Bidang 

Akademik, yakni Dr. M. Shabir U., M.Ag., Wakil Dekan II Bidang Administrasi 

Umum, yakni Dr. Rusdi, M.Ag., Wakil Dekan III Bidang Kemahasiswaan, yakni 

Dr. Ilyas, M.Pd., M.Si., Ketua Komite Penjaminan Mutu, yakni  Dr. Muhammad 

Rusydi Rasyid, M.Ag., M.Ed., Sekretaris Komite Penjaminan Mutu, yakni Eka 

Damayanti, S.Psi., M.A., Kepala Laboratorium, yakni Syahriani, S.Pd. M.Pd., 

Kepala Perpustakaan Fakultas, yakni Muhammad Anwar, HM., Ketua Jurusan 

Pendidikan Agama Islam, yakni H. Syamsuri, S.S., M.A., dan Sekretaris Jurusan 

Pendidikan Agama Islam, yakni Dr. Muhammad Rusmin B., M.Pd.I., serta dosen 

dan mahasiswa/i. 
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