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PEDOMAN TRANSLITERASI 

A. Transliterasi Arab-Latin 

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf latin dapat 

dilihat pada tabel berikut: 

1. Konsonan  

Huruf  Arab Nama Huruf Latin Nama 

 alif tidak dilambangkan tidak dilambangkan ا

 ba b be ب

 ta t te ت

 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

 gain g ge غ
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Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi 

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

(’). 

2. Vokal  

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

tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. 

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau  harakat, 

transliterasinya sebagai berikut: 

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara 

harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu: 

 fa f ef ف

 qaf q qi ق

 kaf k ka ك

 lam l el ل

 mim m em م

 nun n en ن

 wau w we و

 ha h ha ـه

 hamzah ʼ apostrof ء

 ya y ye ى

Tanda Nama Huruf Latin Nama 

 Fathah a a ا َ

 Kasrah i i ا َ

 Damah u u ا َ

Tanda Nama Huruf Latin Nama 

 fatḥah dan yā’ ai a dan i ى ىَ  

 fatḥah dan wau au a dan u ى وَ 
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Contoh: 

 u kaifa:ك ي فَ 

لَ   haula : ه و 

3. Maddah  

Maddah atau vokal  panjang  yang  lambangnya  berupa  harakat  dan  huruf, 

transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu: 

Contoh: 

اتَ   māta :  م 

م ى  ramā :  ر 

 ramā :  ق ي لَ 

تَ  و   yamūtu :  ي م 

4. Tā’ marbūṭah 

 Transliterasi untuk tā’ marbūṭah ada dua, yaitu: tā’ marbūṭah yang hidup 

atau mendapat harakat fatḥah, kasrah, dan ḍammah, transliterasinya adalah [t]. 

Sedangkan tā’ marbūṭah yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya 

adalah [h]. 

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

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

marbūṭah itu ditransliterasikan dengan ha (h) 

Contoh: 

ف الَ  ط   َ الْ  ةَ  ض  و   rauḍah al-aṭfāl :  ر 

ل ة َ ال ف اض  ي ن ةَ  د   al-madīnah al-fāḍilah :  ا ل م 

ة َ م   al-ḥikmah :   ا ل حك 

5. Syaddah (Tasydīd) 

 Syaddah atau tasydīd yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan 

sebuah tanda tasydīd (  َّ  ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan 

huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah. 

 

Harakat dan 

Huruf 
Nama 

Huruf dan 

Tanda 
Nama 

 fatḥah dan alif atau yā’ ā a dan garis di atas ...َ ا      ...َ ى  

 kasrah dan yā’ ī i dan garis di atas ىى

 dammah dan wau ū u dan garis di atas ى و
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Contoh: 

بَّنا َ  rabbanā : ر 

ن ا ي   najjainā :  ن جَّ

قَ   al-haqq :  ا ل ح 

مَ   nu“ima :  ن ع  

 aduwwun‘ :  ع د وَ 

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

kasrah ( )َ ى يَ  maka ia ditransliterasi seperti huruf maddah menjadi ī. 

Contoh: 

 Alī (bukan ‘Aliyy atau ‘Aly)‘ :  ع ل يَ 

َب يَ   Arabī (bukan ‘Arabiyy atau ‘Araby)‘ :  ع ر 

6. Kata Sandang 

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ال (alif 

lam ma‘arifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi 

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

qamariyyah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang 

mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan 

dihubungkan dengan garis mendatar (-). 

Contoh: 

سَ   al-syamsu (bukan asy-syamsu) :  ا لشَّم 

ل ة َ ل ز   al-zalzalah (bukan az-zalzalah) :  ا لزَّ

 al-falsafah :  ا ل ف ل س ف ة َ

 al-bilādu :  ا ل ب لا د َ

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: 

نَ  و  ر  م   ta’murūna :  ت أَ 

ع َ  ‘al-nau :  ا لنَّو 

ءَ   syai’un :  ش ي 

8. Penulisan Kata Arab yang Lazim Digunakan dalam Bahasa Indonesia 

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

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

yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau 
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sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, atau lazim digunakan dalam dunia 

akademik tertentu, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya, 

kata Alquran (dari al-Qur’ān),, alhamdulillah, dan munaqasyah. Namun, bila kata-

kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka harus ditrans-

literasi secara utuh. Contoh: 

Fī Ẓilāl al-Qur’ān 

Al-Sunnah qabl al-tadwīn 

9. Lafẓ al-Jalālah (الله) 

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

atau berkedudukan sebagai muḍāf ilaih (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf 

hamzah. Contoh:. 

َالله َ ي ن  ب اَللهَ  dīnullāh د   billāh 

Adapun tā’ marbūṭah di akhir kata yang disandarkan kepada Lafẓ al-

Jalālah ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh: 

َالله َ ة  م  ح  َر  َف ي   hum fi rahmatillahه م 

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 Umum Ejaan Bahasa Indonesia (PUEBI) yang 

berlaku. Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri 

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

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

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

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

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

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

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

Wa mā Muḥammadun illā rasūl 

Inna awwala baitin wuḍi‘a linnāsi lallażī bi Bakkata mubārakan  

Syahru Ramaḍān al-lażī unzila fīh al-Qur’ān 

Naṣīr al-Dīn al-Ṭūsī  

Abū Naṣr al-Farābī  

Al-Gazālī 

Al-Munqiż min al-Ḍalāl 
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Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibnu (anak dari) dan Abū 

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

disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi. Contoh: 

B. Daftar Singkatan 

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah: 

swt.  = subḥānahū wa ta‘ālā 

saw.   = ṣallallāhu ‘alaihi wa sallam 

as.  = ‘alaihi al-salām 

QS …/…: 4 = Qur’an Surah al-Baqarah/2: 4 atau Qur’an Surah Āli 

Imrān/3: 4 

HR   = Hadis Riwayat 

VCT  = value clarification technique 

MTs  = Madrasah Tsanawiyah 

Sig  = Signifikan 

RI  = Republik Indonesia 

PPKN  = Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan 

SMK  = Sekolah Menengah Kejuruan 

MI  = Madrasah Ibtidaiyah 

SD  = Sekolah Dasar 

Cet.  = Cetakan 

LOTS  = Lower Order Thinking Skill 

MOTS  = Medium Order Thinking Skill 

HOTS  = Higher Order Thinking Skill 

SPSS  = Statistical Packages for Sosial Science 

Abū al-Walīd Muḥammad ibn Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abū 

al-Walīd Muḥammad (bukan: Rusyd, Abū al-Walīd Muḥammad Ibnu) 

Naṣr Ḥāmid Abū Zaīd, ditulis menjadi: Abū Zaīd, Naṣr Ḥāmid (bukan: 

Zaīd, Naṣr Ḥāmid Abū) 
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ABSTRAK 

Nama  : Muh. Asyam Samjas 
NIM  : 80200221039 
Judul : Pengaruh Model Pembelajaran Value Clarification Technique 

(VCT) terhadap Kemampuan Kognitif Peserta Didik pada 
Pembelajaran Alquran Hadis di Kelas VIII MTs Tassbeh Baitul 
Qur’an Kabupaten Pinrang. 

 
Tesis ini bertujuan untuk: 1) mendeskripsikan kemampuan kognitif peserta 

didik pada pembelajaran Alquran Hadis sebelum penerapan model pembelajaran 
VCT di MTs Tassbeh Baitul Qur’an Kabupaten Pinrang. 2) mendeskripsikan 
kemampuan kognitif peserta didik pada pembelajaran Alquran Hadis setelah 
penerapan model pembelajaran VCT di MTs Tassbeh Baitul Qur’an Kabupaten 
Pinrang. 3) menganalisis pengaruh signifikan penerapan model pembelajaran VCT 
terhadap kemampuan kognitif pembelajaran Alquran Hadis di MTs Tassbeh Baitul 
Qur’an Kabupaten Pinrang. 

Penelitian ini adalah penelitian eksperimen semu atau quasi eksperimental 
dengan bentuk desain eksperimen yang digunakan adalah desain kelas kontrol non-
ekuivalen atau the non equivalent control group design, menggunakan pendekatan 
metodologi yakni positivistic (kuantitatif) dan pendekatan keilmuan berupa 
pedagogik. Populasi dalam penelitian ini adalah peserta didik kelas VIII MTs 
Tassbeh Baitul Qur’an Kabupaten Pinrang yang berjumlah 98 orang, sedangkan 
sampel dalam penelitian ini berjumlah 68 orang dengan teknik purposive sampling. 
Instrumen penelitian yang digunakan untuk memperoleh data adalah tes dan angket 
yang dianalisis dengan menggunakan statistik deskriptif dan statistik inferensial. 

Penelitian menunjukkan bahwa: 1) Kemampuan kognitif peserta didik 
sebelum perlakuan yaitu skor maksimum pada pre-test adalah 60, skor minimum 
adalah 26, nilai rata-rata adalah 39,56, standar deviasi 11,236. Sedangkan skor 
maksimum yang diperoleh post-test adalah 86, skor minimum adalah 46, nilai rata-
rata adalah 66,21, standar deviasi 8,380. Skor rata-rata pre-test peserta didik sebesar 
39,56, jika dikonversikan ke dalam tabel kategorisasi berada pada kategori kurang, 
sedangkan post-test sebesar 66,21 jika dikonversikan ke dalam tabel kategorisasi 
berada pada kategori baik. 2) Kemampuan kognitif peserta didik setelah perlakuan 
yaitu skor maksimum yang diperoleh pre-test adalah 86, skor minimum adalah 33, 
nilai rata-rata adalah 42,15, standar deviasi 14,701. Sedangkan skor maksimum 
yang diperoleh post-test adalah 100, skor minimum adalah 73, nilai rata-rata adalah 
87,15, standar deviasi 7,299. Skor rata-rata pre-test peserta didik sebesar 42,15, jika 
dikonversikan ke dalam tabel kategorisasi berada pada kategori cukup, sedangkan 
post-test sebesar 87,15 jika dikonversikan ke dalam tabel kategorisasi berada pada 
kategori sangat baik. 3) Terdapat pengaruh signifikan kemampuan kognitif peserta 
didik yang mendapat perlakuan. Hal tersebut berdasarkan pengolahan data dengan 
SPSS versi 20 diperoleh Sig = 0,001, karena sig. (2-tailed) < α atau (0,001 < 0,05). 

Implikasi penelitian ini yaitu penelitian ini telah berhasil mempengaruhi 
kemampuan kognitif peserta didik pada mata pelajaran Alquran Hadis dengan 
menggunakan model pembelajaran VCT sebagai perlakuan pada kelas eksperimen, 
maka peserta didik mengalami pemahaman konsep dan nilai-nilai dari 
pembelajaran melalui usaha mereka sendiri 
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ABSTRACT 

Name  : Muh. Asyam Samjas 

Student’s ID : 80200221039 

Title : The Effect of the Value Clarification Technique (VCT) Learning 

Model on Students' Cognitive Abilities in Alquran Hadith Learning 

in Class VIII MTs Tassbeh Baitul Qur'an Pinrang Regency. 

 
This thesis aims to: 1) describe students' cognitive abilities in learning the 

Qur'an Hadith before applying the VCT learning model at MTs Tassbeh Baitul 
Qur'an, Pinrang Regency. 2) describe students' cognitive abilities in learning the 
Qur'an Hadith after applying the VCT learning model at MTs Tassbeh Baitul 
Qur'an, Pinrang Regency. 3) analyze the VCT learning model's effect on the 
cognitive abilities to learn the Qur'an Hadith at MTs Tassbeh Baitul Qur'an, Pinrang 
Regency. 

This research is a quasi-experimental or quasi-experimental research with 
the design used is the non-equivalent control group design, using a methodological 
approach, namely positivistic (quantitative) and a scientific approach in the form of 
pedagogics. The population in this study were 98 class VIII MTs Tassbeh Baitul 
Qur'an Pinrang students, while the sample in this study consisted of 68 people using 
a purposive sampling technique. The research instruments used to obtain data were 
tests and questionnaires, which were analyzed using descriptive and inferential 
statistics. 

Research shows that: 1) students' cognitive abilities before treatment, 
namely the maximum score on the pre-test is 60, the minimum score is 26, the 
average score is 39.56, and the standard deviation is 11.236. While the maximum 
score obtained by the post-test is 86, the minimum score is 46, and the average value 
is 66.21, the standard deviation is 8.380. The average score of the students' pre-test 
was 39.56. If it was converted into a categorization table, it was in the poor 
category, while the post-test was 66.21. It was in a good category if converted into 
a categorization table. 2) The students' cognitive ability after treatment, namely the 
maximum score obtained by the pre-test is 86, the minimum score is 33, the average 
value is 42.15, and the standard deviation is 14.701. While the maximum score 
obtained by the post-test is 100, the minimum score is 73, and the average value is 
87.15, the standard deviation is 7.299. The average score of the students' pre-test 
was 42.15. It was in the fair category if it was converted into a categorization table, 
while the post-test was 87.15. It was in the very good category if it was converted 
into a categorization table. 3) There is a significant influence on students' cognitive 
abilities when they receive treatment. This is based on data processing with SPSS 
version 20 obtained Sig = 0.005 because Sig. (2-tailed) < α or (0.005 < 0.05). 

This research implies that it has succeeded in influencing students' cognitive 
abilities in the Alquran Hadith subject by using the VCT learning model as a 
treatment in the experimental group, so students experience an understanding of 
concepts and values from learning through their efforts
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

 Pendidikan telah menjadi aspek penting untuk kehidupan manusia. 

Kesadaran akan perkembangan juga perbaikan pola hidup yang terus mengalami 

perubahan membuat pendidikan menjadi salah satu tolak ukur dan utama  terhadap 

upaya mengembangkan sumber daya manusia dengan terhindar dari kebodohan dan 

keterbelakangan.   

Dalam sejarah kehidupan manusia, pendidikan dijadikan sebagai penunjang 

bagi pembudayaan serta kualitas diri. Pendidikan menjadi jalan untuk 

mempersiapkan diri dan masa depan yang lebih bermakna. Usaha pendidikan yang 

dilaksanakan pada suatu bangsa mempunyai keterkaitan yang bermakna terhadap 

berbagai perencanaan suatu bangsa di waktu mendatang.1 Dalam artian, pendidikan 

tidak semata-mata menambah wawasan seseorang namun juga memengaruhi 

prospek ke depannya dan tentu berdampak kepada kemajuan suatu bangsa. Hal 

tersebut telah Allah jelaskan dalam firman-Nya QS al-Mujadalah/58: 11. 

واَف يَالَ  َت ف سَّح  َل ك م  ن واَإ ذ اَق يل  َآم  ين  اَالَّذ  ل ك مَ ي اأ ي ه   َ اللََّّ واَي ف س حَ  َف اف س ح  ال س  ج  َق يلَ َإ ذ اوَ َّ َم 

وا واَانش ز  ف ع ََف انش ز  ينَ َاللََّّ ََي ر  ن واَالَّذ  نك مَ َآم  الَََّم  ينَ و  ل مَ َأ وت واَذ  اتَ َال ع  ج  اللََّّ ََّ َد ر  اب ََو  َم 

ل ونَ  ب ََت ع م  َ(١١ََ)ََيرَ خ 

Terjemahnya: 

Hai orang-orang beriman apabila dikatakan kepadamu: "Berlapang-lapanglah 
dalam majelis", maka lapangkanlah niscaya Allah akan memberi kelapangan 
untukmu. Dan apabila dikatakan: "Berdirilah kamu", maka berdirilah, niscaya 
Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antara mu dan orang-

                                                             

1Marjani Alwi, Pendidikan Karakter (Cet. I; Makassar: Alauddin University Press, 2014), 

h. 90. 
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orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Dan Allah Maha 
Mengetahui apa yang kamu kerjakan.2 

M. Quraish Shihab menafsirkan ayat di atas bahwa kandungan dari ayat 

tersebut merupakan tuntunan akhlak atau perbuatan dalam majelis ilmu atau proses 

pembelajaran, ayat tersebut memberi tuntutan bagaimana menjalin hubungan 

harmonis dalam majelis ilmu dan pernyataan Allah bahwa akan meninggikan 

derajat orang-orang yang beriman dan diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat 

kemuliaan di dunia dan di akhirat.3 

Berdasarkan ayat di atas, perlu diketahui bahwa Allah meninggikan derajat 

orang-orang yang berpendidikan, mendapatkan tempat kemuliaan di sisi-Nya, dan 

senantiasa diberikan kelapangan oleh Allah swt. Allah meninggikan derajat orang-

orang berpendidikan atau berilmu pengetahuan karena beberapa hal, salah satunya 

adalah ilmu pengetahuan itu menjadi bekal utama manusia menjalani kehidupannya 

yang semakin mendekatkan mereka kepada Allah swt. 

Pendidikan merupakan tindakan membiasakan manusia sejak usia muda 

atau menjadikan manusia tumbuh berbudaya berpadanan dengan parameter pada 

lingkungan masyarakat.4 Budaya berarti akal budi yang mana berbuat sesuatu atau 

melakukan kebiasaan harus sesuai dengan standar yang berlaku di kehidupan 

bermasyarakat. Untuk menyanggupi hal tersebut, pendidikan sangat dibutuhkan. 

Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional 

Bab I pasal 1 ayat 1 menjelaskan 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 

                                                             

2Kementerian Agama RI, al-Qur’an dan Terjemahnya (Bandung: Diponegoro, 2014), h. 

543.  
3M. Quraish Shihab, Wawasan al-Qur’an: Tafsir Maudhu’i atas Pelbagai Persoalan Umat 

(Cet. XI; Bandung: Mizan, 2000), h. 426-427.  

4Amos Neolaka dan Graca Amalia A. Neolaka, Landasan Pendidikan (Cet I; Depok: PT 

Kharisma Putra Utama, 2017), h. 2. 
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keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta 
keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.5 

Berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tersebut dapat 

dipahami bahwa bentuk pengembangan potensi bagi setiap peserta didik tidak 

terbatas pada pengembangan kognitif namun mencakup segala hal seperti 

peningkatan spiritual keagamaan, mengelola emosi diri dalam berbuat dan merasa, 

ataupun keterampilan yang bersifat empiris dan diharapkan dapat memberi 

pengaruh baik bagi diri, maupun orang lain. Tentunya harus didukung oleh 

kemampuan pendidik sebagai peran utama dalam membentuk suasana dan proses 

pembelajaran yang optimal dan berkualitas. 

Dalam pendidikan Islam, selain berupaya mentransformasikan wawasan 

keagamaan, juga berupaya membina akhlak peserta didik agar sejalan dengan nilai-

nilai agama untuk diimplementasikan pada kehidupan sehari-hari. Sebagaimana 

definisinya, pendidikan Islam merupakan usaha sadar dan terencana untuk 

membantu peserta didik agar mampu mengenal, memahami, mengimani, 

menghayati, bertakwa, berakhlak mulia, serta mengaplikasikan ajaran Islam yang 

memiliki dua sumber utama yaitu Alquran dengan hadis, dengan menempuh jalan 

bimbingan, pengajaran, latihan, juga dari pengalaman.6  

Menurut Yusuf al-Qardawi dalam Bashori Muchsin, pendidikan Islam 

merupakan pendidikan menjadikan manusia seutuhnya, akal dan hatinya, rohani 

dan jasmaninya, akhlak dan keterampilannya.7 Oleh karena itu, pendidikan Islam 

berperan penting dalam membentuk peserta didik untuk hidup secara baik, baik 

pendidikan dari segi pengajaran maupun membaca segala yang ada di alam ini. 

                                                             

5Republik Indonesia, Undang-undang RI No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan 

Nasional. 

6Ramayulis, Metodologi Pendidikan Agama Islam (Cet IV; Jakarta: Kalam Mulia, 2005), 

h. 21. 

7Bashori Muchsin, Pendidikan Islam Humanistik Alternatif Pendidikan Pembebasan Anak 

(Bandung: PT. Refika Aditama, 2010), h. 5. 
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Hal tersebut telah Allah jelaskan dalam firman-Nya yaitu perintah untuk 

membaca adalah kata pertama dari wahyu pertama yang diterima Nabi Muhammad 

saw. sebagaimana firman Allah swt. dalam  QS al-‘Alaq/96: 1-5. 

ََ ل ق  َالَّذ يَخ  ب  ك  َر  م  ب اس  أَ  نَ َ(١)اق ر  َم  نس ان  َالْ   ل ق  َََخ  َالْ  كَ َ(٢)ع ل ق  ب ك  ر  و 
أَ  م ََاق ر  َ(٣)ر 

ََ ق ل م  َب ال  لَّم  ل َ(٤َ)الَّذ يَع  َي ع  اَل م  َم  نس ان  َالْ   ََع لَّم  َََ(٥)م 

Terjemahnya: 

Bacalah dengan (menyebut) nama Tuhanmu Yang menciptakan; Dia telah 
menciptakan manusia dari segumpal darah; Bacalah, dan Tuhanmulah Yang 
Maha Pemurah; Yang mengajar (manusia) dengan perantaran kalam; Dia 
mengajar kepada manusia apa yang tidak diketahuinya.8 

Berdasarkan ayat di atas dapat disimpulkan bahwa perintah membaca dalam 

Alquran surah  al-‘Alaq memiliki arti yang universal, bukan saja perintah untuk 

membaca melainkan juga terkandung perintah untuk menelaah, meneliti, 

menghimpun dan sebagainya, jika dikaitkan dengan bismi Rabbika (dengan nama 

Tuhan mu). Pengaitan ini merupakan syarat sehingga menuntut si pembaca bukan 

saja sekadar melakukan bacaan dengan ikhlas, melainkan juga antara lain memilih 

bahan-bahan bacaan yang tidak mengantarkannya kepada hal-hal yang 

bertentangan dengan nama Allah swt. Kata ini sangat penting sehingga disebutkan 

dua kali dalam rangkaian wahyu yang pertama, maka tidak mengherankan bahwa 

perintah tersebut ditujukan pertama kali kepada seseorang yang  tidak  pernah  

membaca  suatu  kitab  sebelum  Alquran,  bahkan  seseorang yang tidak pandai 

membaca suatu tulisan sampai akhir hayatnya. Namun, keheranan ini akan sama 

jika disadari arti iqra’ dan disadari pula bahwa perintah ini tidak hanya ditujukan 

kepada Nabi Muhammad saw. saja tetapi juga untuk seluruh umat manusia 

                                                             

8Kementerian Agama RI, al-Qur’an dan Terjemahnya, h. 40.  
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sepanjang masa dengan tujuan dari perintah membaca itu akan memberikan 

kesadaran nilai-nilai kepada manusia.9 

Penanaman nilai-nilai ajaran Islam pada dasarnya terbentuk pertama kali 

dari lingkungan keluarga. Seorang anak lahir tentu mengikuti agama yang dianut 

orang tuanya. Dengan demikian, orang tua memiliki peran dan tanggung jawab 

penuh pada perkembangan anak, tidak hanya dalam aspek kognitif namun juga 

religiusitasnya. Anak yang terbiasa melihat orang tuanya taat beribadah dan berlaku 

baik secara tidak langsung akan menirunya, apalagi jika orang tua sendirilah yang 

selalu mengajarkan anak untuk terbiasa berbuat kebajikan. Selain lingkungan 

keluarga, lingkungan sekolah juga sangat berpengaruh terhadap perkembangan 

anak. Sebagaimana orang tua, masyarakat juga memberikan harapan yang besar 

bagi pendidikan anaknya. Tentu sudah menjadi tanggung jawab tiap-tiap pelaku 

pendidikan di sekolah untuk memberikan pendidikan yang baik terhadap peserta 

didiknya. Ketika di sekolah, seorang pendidik telah menjadi orang tua bagi peserta 

didik, tidak hanya memberikan pelajaran melainkan juga mendidik dari segi afektif 

dan psikomotoriknya.  

Undang-Undang RI No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen Bab I pasal 

1 ayat 1 menjelaskan pengertian guru bahwa: 

Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, 
membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta 
didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan 
dasar, dan pendidikan menengah.10 

Kontribusi seorang pendidik sangat penting dalam kegiatan pembelajaran. 

Pendidikan yang terus mengalami perkembangan mengharuskan pendidik untuk 

lebih mempersiapkan diri dan mengerahkan kemampuan dalam membentuk proses 

                                                             

9Ibnu Arif Winardi. “Penggunaan media al-Quran dalam meningkatkan membaca al- 

Qur’an”, Tesis (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2015), h. 2.  

10Republik Indonesia, Undang-undang RI No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen 
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pembelajaran yang inovatif dan kreatif. Selain harus memahami materi yang 

diajarkan, pendidikan juga harus cakap dalam menyampaikan materi, agar dapat 

sampai kepada peserta didik dengan baik, sehingga sangat perlu seorang pendidik 

menguasai berbagai macam model pembelajaran. Strategi merupakan suatu 

tindakan nyata atau praktik dari pendidik dalam menjalankan suatu pembelajaran 

melalui cara tertentu yang lebih efektif dan efisien.11 

Teori pendidikan menjelaskan tugas seorang pendidik terdiri atas: transfer 

of knowledge atau transfer ilmu yaitu pemberian materi pada umumnya, transfer of 

value atau transfer nilai-nilai yaitu mendidik dari aspek sikap dan transfer of skill 

atau transfer keterampilan/kemahiran yaitu menuntun peserta didik untuk 

mengembangkan potensinya. Hal ini telah menjadi barometer pendidikan Islam 

sejak masa klasik. Bukan hanya bertugas dalam membentuk kepribadian peserta 

didik melainkan juga berperan sebagai uswatun hasanah.12 

Peneliti melakukan wawancara awal kepada beberapa peserta didik pada 

tanggal 10 Januari 2022 dengan tujuan mengumpulkan data terkait situasi dan 

kondisi awal lokasi penelitian. Data yang didapatkan dari wawancara tersebut 

memiliki kemiripan jawaban dari tiap peserta didik yakni proses pembelajaran 

Alquran Hadis biasanya hanya mencatat materi sembari pendidik menjelaskan isi 

materi tersebut dan memberikan tugas, sehingga terkadang mereka merasa bosan 

dan tidak begitu memperhatikan pada saat pembelajaran berlangsung. Selain itu, 

juga tidak pernah membentuk kelompok diskusi pada saat pembelajaran hingga 

dapat dinyatakan bahwa pendidik Alquran Hadis di MTs Tassbeh Baitul Qur’an 

Kabupaten Pinrang pada umumnya masih menerapkan metode yang bersifat 

                                                             

11Muh. Rapi, Pengantar Strategi Pembelajaran (Cet I; Makassar: Alauddin University 

Press, 2012), h. 81. 

12Haidar Putra Daulay dan Nurgaya Pasa, Pendidikan Islam dalam Lintasan Sejarah 

(Jakarta: Kencana, 2013), h. 107. 
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konvensional yaitu metode ceramah tanpa adanya metode pembelajaran lain 

sebagai bentuk inovasi pembelajaran, sehingga menimbulkan kejenuhan bagi 

peserta didik.13 Meskipun diketahui bahwa metode ceramah tidak bisa dipisahkan 

dalam pembelajaran Alquran Hadis, namun sangat perlu adanya pengembangan 

model pembelajaran. Tidak adanya keseriusan dalam belajar akan memengaruhi 

kualitas pemahaman dan hasil belajar peserta didik serta nilai-nilai agama yang 

diharapkan bisa tertanam dalam diri peserta didik menjadi tidak berdampak dan 

justru dapat mengalami degradasi moral. 

Upaya mengatasi permasalahan tersebut, yakni salah satunya adalah 

menerapkan model pembelajaran yang terdiri dari berbagai macam metode berbeda 

dan lebih efektif. Pelaku pendidikan dan para pakar telah banyak mencanangkan 

model pembelajaran sebagai bentuk variasi dalam menjalankan pembelajaran,  

salah satu yang layak digunakan yakni model pembelajaran VCT. VCT merupakan 

model pengajaran yang bertujuan untuk mengajak peserta didik secara mandiri 

menemukan serta menetapkan nilai-nilai yang dipandang tepat saat mendapati 

berbagai permasalahan melalui cara mengkaji berbagai nilai dari dalam diri peserta 

didik yang telah tertanam.14  

Terkait model pembelajaran VCT yaitu model pembelajaran yang 

menekankan penanaman nilai kepada peserta didik, hal tersebut telah Allah jelaskan 

dalam firman-Nya pada QS an-Nahl/16: 90. 

َب ال ع د لَ ۞ ر  َي أ م  َاللََّّ  س انَ َّ َإ نَّ ح  الْ   إ يت اءَ َو  ب ىَ اَذ يَو  ي ن ه ىَ َل ق ر  ش اءَ َع نَ َو  ال مَ َال ف ح  َنك رَ و 

ال ب غ ي َ ظ ك مَ َّ َو  ونَ َل ع لَّك مَ َي ع   (٩٠ََ)ََت ذ كَّر 

Terjemahnya: 

                                                             

13Muh. Aiman (13 Tahun), Peserta Didik MTs Tassbeh Baitul Qur’an Pinrang, Wawancara, 

Kabupaten Pinrang, 10 Januari 2022.  

14Wina Sanjaya, Strategi Pembelajaran (Jakarta: Kencana Pranada Media Grup, 2008), h. 

283. 



8 

 

 
 

Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, 
memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, 
kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar 
kamu dapat mengambil pelajaran.15 

Menurut M. Quraish Shihab, ayat di atas menjelaskan bahwa manusia 

dituntut untuk menegakkan nilai keadilan walau terhadap keluarga, ibu bapak, dan 

dirinya sendiri, kemudian manusia diperintahkan berbuat ihsan atau nilai-nilai 

kebajikan, dan terakhir memberi kepada sanak keluarga. Di samping 

memerintahkan penanaman nilai kebaikan, Allah juga melarang segala perbuatan 

keji, kemungkaran, dan permusuhan yang semua itu mengandung nilai keburukan. 

Terakhir Allah menutup dengan lafaz la’allakum tadzakkarún agar dapat dipahami 

sebagai isyarat bahwa tuntunan-tuntunan agama, atau paling tidak nilai-nilai yang 

disebut di atas, melekat pada nurani setiap orang dan selalu didambakan 

wujudnya.16 

Dapat dipahami dari tafsiran ayat di atas bahwa Allah memerintahkan 

kepada hamba-Nya untuk senantiasa menerapkan atau menanamkan nilai-nilai 

kebaikan dan senantiasa menghindari segala nilai-nilai keburukan. Hal tersebut 

juga menjadi landasan dari model pembelajaran VCT yakni dalam proses 

pembelajaran peserta didik senantiasa diarahkan kepada pemahaman nilai. 

Karakteristik dari model pembelajaran VCT yakni dalam proses penanaman 

nilai, peserta didik akan menyelisik nilai yang sudah lebih dulu ada dalam diri 

mereka untuk selanjutnya menyesuaikan terhadap nilai-nilai yang hendak 

ditanamkan oleh pendidik.17 Model pembelajaran ini menekankan kepada keaktifan 

peserta didik dalam menentukan dan mengemukakan pandangan terhadap suatu 

persoalan yang berkaitan dengan nilai, sehingga ia memiliki kesempatan dan 

                                                             

15Kementerian Agama RI, al-Qur’an dan Terjemahnya, h. 277. 

16M. Quraish Shihab, Tafsir al-Mishbah Volume 6 (Jakarta: Lentera Hati, 2002), h. 698-

703 

17Wina Sanjaya, Strategi Pembelajaran, h. 283. 
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kebebasan dalam mengaktualkan setiap sisi dalam dirinya. Adanya usaha untuk 

mengajak peserta didik agar turut andil dalam pembelajaran diharapkan dapat 

memberikan pengaruh hasil belajar pada peserta didik untuk lebih meningkat. 

Alquran Hadis berupaya menanamkan nilai-nilai Islam dengan peningkatan 

kemampuan kognitif pada peserta didik dapat menjadikan model pembelajaran 

VCT sebagai alternatif model pembelajaran yang digunakan.  

Sedangkan salah satu indikator dalam menilai berhasilnya pendidikan yaitu 

ditinjau dari pencapaian kemampuan kognitif yang diperoleh peserta didik. Sudjana 

berpendapat bahwa hasil belajar merupakan kemampuan seorang peserta didik yang 

harus dimiliki dalam menerima pengalaman proses pembelajaran. Adapun 

Arikunto sendiri berpendapat tentang hasil belajar bahwa akhir dari serangkaian 

proses pembelajaran, perubahan akan terlihat dari perilaku yang diamati.18 

Dari beberapa data yang didapatkan di lapangan serta adanya teori yang 

mendukung, maka peneliti menganggap pentingnya mengadakan penelitian ini 

yang menganalisis pengaruh model pembelajaran VCT terhadap kemampuan 

kognitif  peserta didik. 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, peneliti merumuskan 

pokok rumusan masalah penelitian ini adalah “Bagaimana pengaruh model 

pembelajaran VCT terhadap kemampuan kognitif  peserta didik pada pembelajaran 

Alquran  Hadis di MTs Tassbeh Baitul Qur’an  Kabupaten Pinrang?”. Selanjutnya 

pokok rumusan masalah tersebut diuraikan menjadi beberapa sub rumusan masalah 

yaitu sebagai berikut: 

                                                             

18Ruswandi, Psikologi Pembelajaran (Bandung: Cipta Pedona Sejahtera, 2013), h. 51. 
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1. Bagaimana kemampuan kognitif peserta didik pada pembelajaran Alquran 

Hadis sebelum penerapan model pembelajaran VCT di MTs Tassbeh Baitul 

Qur’an Kabupaten Pinrang? 

2. Bagaimana kemampuan kognitif peserta didik pada pembelajaran Alquran 

Hadis setelah penerapan model pembelajaran VCT di MTs Tassbeh Baitul 

Qur’an Kabupaten Pinrang? 

3. Apakah terdapat pengaruh signifikan penerapan model pembelajaran VCT 

terhadap  kemampuan kognitif peserta didik pada pembelajaran Alquran 

Hadis di MTs Tassbeh Baitul Qur’an Kabupaten Pinrang? 

C. Hipotesis 

Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah 

penelitian, di mana rumusan masalah penelitian telah dinyatakan dalam bentuk 

kalimat pertanyaan. Dikatakan sementara karena jawaban yang diberikan baru 

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

yang diperoleh melalui pengumpulan data. Hipotesis juga dapat dinyatakan sebagai 

jawaban teoritis terhadap rumusan masalah penelitian, belum jawaban yang 

empirik.19 

Hipotesis dari penelitian ini yakni; terdapat pengaruh yang signifikan 

penggunaan model pembelajaran VCT terhadap kemampuan kognitif peserta didik 

kelas VIII MTs Tassbeh Baitul Qur’an Kabupaten Pinrang. 

D. Definisi Operasional Variabel dan Ruang Lingkup Penelitian 

Definisi operasional variabel merupakan penggambaran jelas mengenai 

variabel yang hendak diteliti. Variabel penelitian dinyatakan mempunyai hubungan 

antara variabel bebas (independent variable), dengan variabel terikat (dependent 

                                                             

19Sugiyono, Metodologi Penelitian Kombinasi (Cet. XIII; Bandung: Alfabeta, 2012), h. 99.  
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variable).20 Variabel yang perlu didefinisikan pada penelitian ini yakni pengaruh 

penerapan model pembelajaran VCT terhadap kemampuan kognitif peserta didik 

pada pembelajaran Alquran Hadis 

 

1. Model Pembelajaran Value Clarification Technique (VCT) 

Model pembelajaran VCT merupakan jenis model pembelajaran dengan 

tujuan memberi peluang bagi peserta didik secara mandiri mencari, menentukan 

serta mengembangkan nilai-nilai yang menurutnya baik sehingga dapat memicu 

kesadaran mereka tentang nilai-nilai tersebut untuk selanjutnya diterapkan dalam 

kehidupan. Adapun model pembelajaran ini mengutamakan keaktifan peserta didik 

dalam menyampaikan opini mereka. Terjadinya dialog antara pendidik dan peserta 

didik memudahkan pendidik untuk menyelaraskan nilai-nilai yang lebih dulu ada 

pada peserta didik dan nilai-nilai baru sesuai moral yang berlaku di lingkungan 

masyarakat dan agama tempat tinggal peserta didik. 

2. Kemampuan Kognitif Peserta Didik pada Pembelajaran Alquran Hadis 

Kemampuan kognitif yang dimaksud dalam penelitian ini yaitu skor berupa 

nilai atau angka yang dicapai peserta didik dari hasil pre-test dan post-test yang 

diberikan pada saat mempelajari pembelajaran Alquran Hadis di MTs Tassbeh 

Baitul Qur’an Pinrang. Indikator kemampuan kognitif dalam penelitian ini adalah 

kemampuan peserta didik untuk mengingat, memahami, menerapkan, dan 

menganalisis melalui pembelajaran Alquran Hadis. Materi yang akan diberikan 

kepada peserta didik terkait kemampuan kognitif nya ialah; Kuatkan iman dengan 

beramal shaleh. 

E. Kajian Pustaka 

                                                             

20Masri Singarimbun dan Sofian Effendi, Metode Penelitian Survai (Jakarta: LP3ES,  

1989), h. 52. 
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Peneliti melakukan penelusuran dan pencarian dari peneliti sebelumnya 

yang meneliti terkait dengan permasalahan yang dihadapi dan menjadi pokok 

permasalahan yang akan dikaji. Hasil tulisan tersebut dijadikan sebagai bahan 

acuan yang dapat memberikan informasi dan menentukan arah penelitian. Adapun 

penelitian yang terkait sebagai berikut: 

1. Penelitian yang dilakukan oleh Farah Dila Fatmawati dalam tesisnya yang 

berjudul “Penerapan Model Pembelajaran Value Clarification Technique 

(VCT) dalam Meningkatkan Pemahaman Nilai Karakter Islami dan Perilaku 

Keberagamaan Siswa pada Mata Pelajaran PAI (Quasi Eksperimen di Kelas 

XI SMK Terpadu Assyafiiyah Bandung Barat)”. Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan antara pemahaman 

nilai karakter islami dan perilaku keberagamaan siswa yang menggunakan 

penerapan model VCT dengan model konvensional. Pemahaman nilai 

karakter islami yang menggunakan model VCT diperoleh nilai sebesar 74,03, 

sedangkan yang menggunakan model konvensional diperoleh nilai sebesar 

55,88. Dengan kata lain terdapat perbedaan peningkatan pemahaman nilai 

karakter islami siswa antara kelompok eksperimen dan kelompok kontrol.21 

2. Penelitian yang dilakukan oleh Heny Frianty dan  Ade Bayu Saputra  dalam 

jurnalnya yang berjudul “Pengaruh Model Pembelajaran VCT (Value 

Clarification Technique) terhadap Hasil Belajar Pendidikan Agama Islam 

Siswa Sekolah Dasar”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan 

model pembelajaran VCT pada proses pembelajaran sangat berpengaruh 

besar terhadap hasil belajar siswa. Pada pelaksanaan pembelajaran dengan 

                                                             

21Farah Dila Fatmawati, “Penerapan Model Pembelajaran Value Clarification Technique 

(VCT) dalam Meningkatkan Pemahaman Nilai Karakter Islami dan Perilaku Keberagamaan Siswa 

pada Mata Pelajaran PAI (Quasi Eksperimen di Kelas XI SMK Terpadu Assyafiiyah Bandung 

Barat)”, Tesis (Bandung: Program Studi Pendidikan Agama Islam Pascasarjana UIN Sunan Gunung 

Djati, 2020), h. i. 
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model pembelajaran VCT siswa dibentuk diskusi kelompok. Hal ini dapat 

dilihat dari thitung yang diperoleh adalah 5,248 sedangkan ttabel= 2,042 maka 

thitung lebih besar dari ttabel baik pada taraf signifikansi 5%.22 

3. Penelitian yang dilakukan oleh Erin Widya Mahmudah yang berjudul 

“Pengaruh Model Pembelajaran Value Clarification Technique (VCT) 

terhadap Karakter Spiritual Siswa pada Mata Pelajaran Akidah Akhlak di MI 

Darul Huda Mojokerto”. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa 

Penerapan model pembelajaran VCT pada mata pelajaran akidah akhlak 

memiliki pengaruh yang cukup besar terhadap karakter spiritual siswa. 

ditinjau dari perolehan hasil t-test dan N-Gain serta uji validitas yang dihitung 

dengan menggunakan Microsoft Excel. Dari analisis tersebut diperoleh nilai 

ttest -18,96506186 sedangkan ttabel adalah 2,030405. Sedangkan hasil 

perhitungan N-Gain adalah sedang dengan hasil nilai 0,56015.23 

4. Penelitian yang dilakukan oleh Dewi Ika Sari yang berjudul “Pengaruh Model 

Pembelajaran Value Clarification Technique (VCT) pada Pembelajaran 

PPKN terhadap Sikap Tanggung Jawab Peserta Didik dalam Pemanfaatan 

Teknologi Digital (Studi di SMK Empat Lima Surakarta)”. Hasil penelitian 

tersebut menunjukkan terdapat pengaruh yang signifikan pada pemanfaatan 

model pembelajaran VCT dalam pembelajaran PPKN terhadap sikap 

tanggung jawab peserta didik pada pemanfaatan teknologi digital, 

ditunjukkan dengan diperoleh thitung sebesar 4,65630 > ttabel sebesar 2,0003. 

Hasil penelitian tersebut mendukung beberapa teori pembelajaran, yang 

                                                             

22Heny Frianty dan  Ade Bayu Saputra, “Pengaruh Model Pembelajaran VCT (Value 

Clarification Technique) terhadap Hasil Belajar Pendidikan Agama Islam Siswa Sekolah Dasar”, 

Jurnal at-Ta’lim, 19 No. 1 (2020), h. 111-131. 

23Erin Widya Mahmudah, “Pengaruh Model Pembelajaran Value Clarification Technique 

(VCT) terhadap Karakter Spiritual Siswa pada Mata Pelajaran Akidah Akhlak di MI Darul Huda 

Mojokerto”, Tesis (Surabaya: Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, UIN Sunan Ampel Surabaya, 

2020), h. 87.  
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pertama respon kognitif, kedua teori konsistensi afektif-kognitif, ketiga teori 

perkembangan moral, dan terakhir teori belajar behavioristic.24 

5. Penelitian yang dilakukan oleh Sutrisno, Yatim Riyanto, dan Waspodo Tjipto 

Subroto dalam jurnalnya yang berjudul “Pengaruh Model Value Clarification 

Technique (VCT) Berbasis Kearifan Lokal Terhadap Motivasi Belajar Dan 

Hasil Belajar Siswa”. Hasil dari penelitian tersebut yaitu Model pembelajaran 

VCT berbasis kearifan lokal Madura ada berpengaruh signifikan terhadap 

motivasi belajar dan hasil belajar siswa kelas IV SD Negeri Karduluk I 

Pragaan Sumenep. Selanjutnya penggunaan model pembelajaran VCT 

berbasis kearifan lokal Madura yang telah dilakukan pada penelitian ini dapat 

dikatakan ampuh untuk meningkatkan motivasi dan hasil belajar siswa pada 

materi “keberagaman suku bangsa dan agama di negeriku”.25 

6. Penelitian yang dilakukan oleh I Wayan Wira Astawa, Made Putra, dan I.B 

Gede Surya Abadi dalam jurnal yang berjudul “Pembelajaran PPKN dengan 

Model VCT Bermuatan Nilai Karakter Meningkatkan Kompetensi 

Pengetahuan Siswa”. Hasil penelitian tersebut diperoleh thitung lebih besar dari 

ttabel yaitu 8, 468 > 1, 988. Selain itu, perbedaan skor rata-rata yang diperoleh 

oleh siswa yang dibelajarkan menggunakan model VCT bermuatan nilai 

karakter adalah 0,679 sedangkan siswa yang dibelajarkan secara 

konvensional adalah 0, 438. Sehingga, hal ini menunjukan bahwa terdapat 

perbedaan yang signifikan kompetensi pengetahuan PPKN antara siswa yang 

                                                             

24Dewi Ika Sari yang berjudul “Pengaruh Model Pembelajaran Value Clarification 

Technique (VCT) pada Pembelajaran PPKN terhadap Sikap Tanggung Jawab Peserta Didik dalam 

Pemanfaatan Teknologi Digital (Studi di SMK Empat Lima Surakarta)”, Tesis (Surakarta: Program 

Pascasarjana Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas Maret, 2021), h. 83. 

25Sutrisno, Yatim Riyanto, dan Waspodo Tjipto Subroto, “Pengaruh Model Value 

Clarification Technique (VCT) Berbasis Kearifan Lokal Terhadap Motivasi Belajar Dan Hasil 

Belajar Siswa”, Jurnal Kajian Penelitian Pendidikan dan Pembelajaran, 5 No. 1 (2020), h. 718-

729. 
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dibelajarkan dengan model VCT bermuatan nilai karakter dengan siswa yang 

dibelajarkan secara konvensional di kelas V SD Gugus Jendral Sudirman 

Kecamatan Denpasar Selatan Tahun Ajaran 2019/2020.26 

7. Penelitian yang dilakukan oleh Akhwani dan Rian Nurizka dalam jurnal yang 

berjudul “Meta-Analisis Quasi Eksperimental Model Pembelajaran Value 

Clarification Technique (VCT) terhadap Prestasi Belajar Siswa Sekolah 

Dasar”. Hasil dari penelitian tersebut adalah model pembelajaran VCT 

terbukti dapat memberikan pengaruh positif terhadap prestasi belajar siswa 

Sekolah Dasar. Model pembelajaran VCT dapat diterapkan secara sendiri 

maupun dengan dipadukan dengan media lain, dapat dipadukan dengan video 

untuk menyampaikan narasi atau stimulus. Narasi dalam model VCT 

diberikan dalam bentuk video. Narasi juga dapat diberikan secara lisan atau 

melalui tulisan. Model pembelajaran VCT memiliki hubungan yang erat 

dengan materi PPKN.27 

Berdasarkan beberapa kajian pustaka yang telah peneliti jabarkan di atas, 

dapat diketahui persamaan paling mencolok penelitian terdahulu dengan yang 

dilakukan peneliti adalah variabel yang digunakan yaitu model pembelajaran VCT. 

Adapun perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu yaitu; 1) Variabel 

yang digunakan penelitian terdahulu dominan menggunakan mata pelajaran PPKN 

dan Ilmu Pengetahuan Sosial sebagai mata pelajaran yang diteliti, sedangkan pada 

penelitian ini fokus kepada mata pelajaran Alquran Hadis, 2) Pada penelitian 

terdahulu dominan mengukur kemampuan psikomotor atau afeksi peserta didik, 

                                                             

26I Wayan Wira Astawa, Made Putra, dan I.B Gede Surya Abadi, “Pembelajaran PPKn 

dengan Model VCT Bermuatan Nilai Karakter Meningkatkan Kompetensi Pengetahuan Siswa”, 

Jurnal Pedagogi dan Pembelajaran, 3 No. 2 (2020), h. 199-210. 

27Akhwani dan Rian Nurizka dalam jurnal yang berjudul “Meta-Analisis Quasi 

Eksperimental Model Pembelajaran Value Clarification Technique (VCT) Terhadap Prestasi Belajar 

Siswa Sekolah Dasar”, Jurnal Basic Edu, 5 No. 2 (2021), h. 446-454.  
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sedangkan pada penelitian ini peneliti fokus kepada kemampuan kognitif, 3) Jenis 

penelitian yang digunakan beberapa penelitian terdahulu yaitu pre-experimental 

atau true experimental, sedangkan pada penelitian ini digunakan jenis penelitian 

yaitu quasi experimental. Pengembangan yang dilakukan peneliti pada penelitian 

ini dibandingkan dengan penelitian sebelumnya yaitu instrumen penelitian yang 

digunakan peneliti adalah instrumen yang juga mengukur tingkat kemampuan 

kognitif peserta didik yang dilihat dari level berapa yang dominan dijawab benar 

oleh peserta didik pada soal yang diberikan. Soal yang diberikan tersebut telah 

disesuaikan dengan level C1-C5 sebagaimana dalam teori kognitif taksonomi 

Bloom revisi Anderson dan Karthwohl. 

F. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

Sebuah penelitian yang dilakukan memiliki tujuan dan kegunaan yang dapat 

digunakan baik untuk penulis, pembaca, maupun yang terkait dalam penelitian 

tersebut. Adapun tujuan dan kegunaan penelitian ini sebagai berikut:  

1. Tujuan Penelitian 

Penelitian ini pada dasarnya bertujuan untuk mendeskripsikan jawaban atas 

pertanyaan-pertanyaan yang dikemukakan pada rumusan masalah. Tujuan 

penelitian ini dirumuskan sebagai berikut: 

a. Untuk mendeskripsikan kemampuan kognitif peserta didik pada pembelajaran 

Alquran Hadis sebelum penerapan model pembelajaran VCT di MTs Tassbeh 

Baitul Qur’an Kabupaten Pinrang. 

b. Untuk mendeskripsikan kemampuan kognitif peserta didik pada pembelajaran 

Alquran Hadis setelah penerapan model pembelajaran VCT di MTs Tassbeh 

Baitul Qur’an Kabupaten Pinrang. 
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c. Untuk menganalisis pengaruh signifikan penerapan model pembelajaran VCT 

terhadap kemampuan kognitif pembelajaran Alquran Hadis di MTs Tassbeh 

Baitul Qur’an Kabupaten Pinrang.  

2. Kegunaan Penelitian 

Setelah mengetahui tujuan dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan 

kegunaan yang bermanfaat. Adapun kegunaan penelitian ini adalah sebagai berikut: 

 

a. Kegunaan Ilmiah  

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi sumbangsih yang baik pada 

sekolah tempat penelitian dalam rangka perbaikan proses pembelajaran dengan cara 

pemanfaatan media pembelajaran VCT terhadap kemampuan kognitif peserta didik 

pada pembelajaran Alquran Hadis. 

b. Kegunaan Praktis  

Dengan adanya karya ini diharapkan memberikan bahan informasi dan 

bahan praktis bagi diri sendiri dan pihak-pihak tertentu yang ingin mengambil 

manfaat dari penulisan ini.  
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BAB II 

TINJAUAN TEORETIS 

A. Model Pembelajaran Value Clarification Technique (VCT) 

1. Pengertian Model Pembelajaran VCT 

Model pembelajaran VCT merupakan model pembelajaran yang 

dipopulerkan Raths, Harmin, dan Simon. Dimulai dengan opini bahwasanya tidak 

sedikit manusia memiliki kesulitan dalam mengintegrasikan diri, seperti susah 

untuk memutuskan sesuatu, adanya tekanan juga perubahan yang tidak menentu. 

Dengan seperti ini akan berdampak pada perilaku yang menjadi ambigu, 

inkonsistensi, apatis, serta bisa saja menjadikan dirinya ragu akan adanya suatu nilai 

yang dapat dijadikan sebagai prinsip hidup. Keraguan ini berdampak pada 

pembentukan paradigma kehidupan yang tidak memiliki tujuan pasti, tidak 

memiliki keinginan, serta target tidak terukur.1 

Untuk mendefinisikan VCT dengan jelas, maka lebih dahulu diuraikan 

setiap kata sebagai berikut:  

Value: Value adalah sebuah sistem dengan segala bentuk nilai yang terkait 

satu sama lain sehingga memberikan pengaruh yang kuat membentuk suatu 

kesatuan yang utuh seperti keagamaan, hukum, sosial, maupun budaya.2 

Clarification (klarifikasi): dapat dipahami sebagai suatu proses 

mengembangkan kemampuan peserta didik dalam memperjelas atau mengkaji 

kembali sesuatu yang telah menjadi pegangannya baik hal itu telah diketahui atau 

belum diketahui.  

                                                             

1Nurdyansyah dan Eni Fariyarul Fahyuni, Inovasi Model Pembelajaran (Cet. I; Sidoarjo: 

Nizami Learning Center, 2016), h. 155.  

2Nurdyansyah dan Eni Fariyarul Fahyuni, Inovasi Model Pembelajaran, h. 158. 
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Technique (teknik): diartikan sebagai cara membuat atau melakukan 

sesuatu, dalam hal ini adalah memahami dan mengukur sejauh mana bentuk 

kesadaran peserta didik terhadap sebuah nilai yang dengannya dijadikan sebagai 

dasar dalam memutuskan sasaran nilai yang hendak dituju peserta didik.3 

Secara terminologi, pengertian model pembelajaran VCT telah diungkapkan 

oleh para ahli, diantaranya menurut Sutarjo Adisusilo VCT adalah pendekatan 

pendidikan nilai dimana peserta didik di latih untuk menemukan, memilih, 

menganalisis, memutuskan, mengambil sikap sendiri nilai-nilai hidup yang di 

perjuangkannya.4  

Menurut Sanjaya, model pembelajaran VCT adalah model pengajaran untuk 

membantu peserta didik dalam mencari dan menentukan suatu nilai yang dianggap 

baik dalam menghadapi suatu persoalan melalui proses menganalisis nilai yang 

sudah ada dan tertanam dalam diri peserta didik.5  

Hall dalam buku yang ditulis oleh Sutarjo Adisusilo, menjelaskan bahwa 

model pembelajaran VCT merupakan model yang dimana pendidik membantu 

peserta didik menemukan sendiri nilai-nilai yang melatar belakangi sikap, tingkah 

laku, perbuatan serta pilihan-pilihan penting yang dibuatnya. Hall sepakat bahwa 

VCT merupakan model pembelajaran nilai yang mampu mengantar peserta didik 

mempunyai keterampilan atau kemampuan menentukan nilai-nilai hidup yang tepat 

sesuai dengan tujuan hidupnya dan menginternalisasikannya sehingga nilai-nilai 

menjadi pedoman dalam bertingkah laku atau bersikap.6 

                                                             

3Nurdyansyah dan Eni Fariyarul Fahyuni, Inovasi Model Pembelajaran, h. 160.  

4Sutarjo Adisusilo, Pembelajaran Nilai Karakter Konstruktivisme dan VCT sebagai 

Inovasi Pendekatan Pembelajaran Afektif (Cet II; Jakarta: Raja Grapindo Persada, 2013), h. 141-

142. 

5Wina Sanjaya, Strategi Pembelajaran, h. 283. 

6Sutarjo Adisusilo, Pembelajaran Nilai Karakter Konstruktivisme dan VCT sebagai 

Inovasi Pendekatan Pembelajaran Afektif, h. 143-145.  
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VCT merupakan sebuah cara bagaimana menanamkan dan menggali atau 

mengungkapkan nilai-nilai tertentu dari diri peserta didik. Model pembelajaran 

VCT meliputi; metode percontohan, metode analisis nilai, metode daftar/matriks, 

metode kartu keyakinan, metode wawancara, metode yurisprudensi dan metode 

inkuiri nilai.7 

Model pembelajaran VCT memusatkan peserta didik untuk menumbuhkan 

suatu nilai yang seharusnya dan dianggap tepat, sehingga nantinya nilai-nilai itu 

menjadi identitasnya dengan melihat perilaku kesehariannya dalam lingkungan 

sosial. Dalam proses belajar, VCT dikembangkan melalui percakapan dua arah 

yakni pendidik kepada peserta didik dan sebaliknya. Kegiatan tersebut semestinya 

berjalan dengan keadaan santai serta terbuka, yang memungkinkan bagi peserta 

didik dapat mencurahkan perasaannya dengan cara tenang tanpa adanya tekanan.8 

Sehingga  dengan menggunakan VCT dalam proses belajar, selain berusaha 

meningkatkan moral kognitif peserta didik juga secara tidak langsung pendidik 

sedang membentuk akhlak positif yang diharapkan dapat terimplementasikan 

dalam kesehariannya. 

Model klarifikasi nilai VCT  menunjukkan pemusatan tentang adanya usaha 

untuk membantu peserta didik agar mampu menelaah perasaan juga perlakuannya 

sendiri, agar mereka dengan kesadaran akan nilai-nilainya diharapkan dapat 

meningkat.9 Seorang pendidik bukan hanya berperan sebagai pengajar nilai, namun 

juga menjadi role model dan pendorong peserta didik yakni dengan mengajukan 

                                                             

7Sutaryanto, “Penerapan Model Value Clarification Technique (VCT) Berbantuan Film 

Dokumenter dalam Menanamkan Nilai Nasionalisme dan Meningkatkan Hasil Belajar pada Siswa 

Sekolah Dasar”, Jurnal Premiere Educandum, 5 No. 2  (Desember, 2015, h. 239- 240.  

8Harto Kasinyo, Pengembangan Model Internalisasi Nilai Karakter dalam Pembelajaran 

Pendidikan Agama Islam melalui VCT di SMA Negeri 6 Palembang‟, 21 No. 1 (2015), h. 78. 

http://jurnal.radenfatah.ac.id/index.php/intizar/article/view/298 (Diakses 5 Januari 2022). 

9Zaim Elmubarok, Membumikan Pendidikan Nilai (Cet II; Bandung: Alfabeta, 2009), h. 

70. 

http://jurnal.radenfatah.ac.id/index.php/intizar/article/view/298
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berbagai pertanyaan yang sesuai dalam menunjang kemampuan peserta didik untuk 

melakukan kegiatan menilai.10  

Meninjau beberapa penjelasan di atas, secara singkat model pembelajaran 

VCT bisa diartikan sebagai model yang mengutamakan pada kemampuan peserta 

didik dalam memahami serta memutuskan suatu nilai dan akhlak seperti apa yang 

dianggapnya baik untuk diimplementasikan di dalam kehidupan. Peserta didik 

diharapkan mampu terbuka mengemukakan pendapatnya mengenai bagaimana 

sikap yang seharusnya dalam menghadapi suatu masalah. Setelah mengemukakan 

pendapatnya, pendidik dapat menyisipkan dan menyerasikan suatu nilai yang 

menjadi standar di tengah masyarakat ke diri peserta didik lewat proses belajar. 

Pembelajaran dengan model VCT yang seyogyanya adalah satu dari sekian 

model yang bisa diterapkan dalam pembelajaran mempunyai beberapa tujuan 

diantaranya: 

a. Untuk menakar dan mengetahui sejauh apa peserta didik menyadari mengenai 

sebuah nilai. 

b. Untuk membangun pemahaman peserta didik mengenai nilai-nilai dari dirinya, 

seperti tingkatan maupun sifatnya (positif/negatif) untuk selanjutnya dibimbing 

menjadi lebih meningkat atau membetulkannya. 

c. Untuk menanamkan nilai positif terhadap peserta didik dengan tahap serasional 

mungkin dan diakui oleh peserta didik, sampai pada akhirnya nilai itu telah jadi 

kepunyaan peserta didik. 

d. Dengan melatih setiap peserta didik perihal bagaimana tahapan dalam menilai, 

menerima, juga bagaimana memutuskan suatu tindakan yang dilakukan ketika 

menghadapi persoalan yang berkaitan dengan kesehariannya dan masyarakat.11 

                                                             

10Masnur Muslich, Pendidikan Karakter (Cet. II; Jakarta: PT Bumi.Aksara, 2011), h. 117. 

11Wina Sanjaya, Strategi Pembelajaran, h. 284. 
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Pembelajaran dikatakan berhasil jika tujuan belajar yang dirancang sedari 

awal dapat tercapai. Dengan melihat tujuan-tujuan dari model VCT yang pusatnya 

adalah kesadaran peserta didik akan nilai dan keutamaan akhlak, akan dapat 

tercapai jika pendidik mampu membangun suasana yang ramah di kelas karena 

pada dasarnya model pembelajaran ini mengajak peserta didik untuk secara terbuka 

mengemukakan sudut pandangnya sendiri dengan jujur tanpa unsur tekanan. 

Melalui klarifikasi nilai, peserta didik tidak melakukan pembelajaran 

dengan cara menghafal apalagi disuapi suatu nilai dari seorang pendidik, namun 

peserta didik sendirilah yang menemukan, menganalisis, mengembangkan, 

mempertanggungjawabkan, memilah, mengambil sikap, serta mengamalkan nilai 

kehidupannya pribadi. Bagaimana suatu nilai dikatakan baik juga benar, peserta 

didik sendirilah yang kemudian memutuskan serta memilih nilai mana yang 

selanjutnya dijadikan prinsip dan diamalkan saat menjalani hidup. Sehingga, 

peserta didik dapat memiliki kepribadian yang mandiri, mampu memutuskan jalan 

hidupnya akan seperti apa, tanpa ada pihak lain yang ikut campur.12 Semakin 

bertambahnya usia tanggung jawab juga akan bertambah, paling sederhananya 

adalah bertanggung jawab atas diri sendiri. Setiap orang harus mampu mengelola 

dirinya dari segala hal termasuk akhlak dan pandangan hidupnya, sehingga sangat 

perlu sejak dini kita diajarkan pendidikan akhlak dan nilai tentang bagaimana cara 

menentukan dan memutuskan terhadap suatu persoalan  

2. Prinsip-prinsip Model Pembelajaran VCT 

Prinsip-prinsip dalam model pembelajaran VCT yaitu sebagai berikut: 

a. Menanamkan nilai dan perubahan akhlak disebabkan oleh sejumlah hal seperti 

tingkat kognitifnya, potensi diri, lingkungan, pengelolaan emosi, sistem 

pendidikan, lingkungan keluarga, adat masyarakat, serta lingkungan bermain. 

                                                             

12Sutarjo Adisusilo, Pembelajaran Nilai Karakter Konstruktivisme dan VCT sebagai 

Inovasi Pendekatan Pembelajaran Afektif, h. 145. 
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b. Perubahan perilaku dapat disebabkan dari stimulus yang didapatkan peserta 

didik serta kekuatan nilai dari peserta didik sendiri. 

c. Suatu nilai juga disebabkan dari faktor perkembangan, maka pendidikan 

semestinya memperhitungkan peserta didik dari segi perkembangan moral 

(moral development). Taraf perkembangan akhlak banyak sedikitnya disebabkan 

faktor umur serta kondisi sosial.  

d. Pembentukan akhlak serta nilai sejatinya membutuhkan suatu kapabilitas dalam  

menguraikan suatu nilai dengan serasional mungkin, sampai timbulnya 

kesadaran diri dan tidak menjadi sebab merasa memiliki tanggung jawab untuk 

berperilaku sesuatu bagi peserta didik. 

e. Untuk melalukan perubahan nilai, membutuhkan kondisi yang ramah dan 

merasa aman untuk saling terbuka bagi pendidik juga peserta didik.13 

Peserta didik tumbuh serta berkembang dari kondisi lingkungan dan 

pengalaman yang berbeda, begitupun dengan kemampuan menangkap 

pembelajaran dimana ada peserta didik dengan mudah memahami namun ada di sisi 

lain membutuhkan waktu yang lebih lama, sehingga seorang pendidik harus mampu 

mengenali situasi dan terampil dalam menerapkan model pembelajaran. 

3. Kelebihan Model Pembelajaran VCT 

 Menurut Djahiri dalam Tukiran Taniredja, VCT mempunyai kelebihan  

untuk pembelajaran lebih efektif sebab: 

a. Dapat membimbing serta menanamkan nilai juga akhlak dari ranah internal side. 

b. Dapat mengklarifikasi juga mengemukakan maksud pesan dari materi yang telah 

dipaparkan, yang kemudian pendidik bisa menjadi lebih mudah dalam 

menyisipkan tujuan atau nilai yang ada. 

                                                             

13Tukiran Taniredja, Model-model Pembelajaran Inovatif (Cet. II;  Bandung: Alfabeta, 

2011), h. 89. 
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c. Dapat mengidentifikasi tingkat moral kognitif peserta didik dengan cara 

mengamati sikap dari orang lain dalam kehidupan  bermasyarakat. 

d. Bisa mengajak, menyertakan, membimbing, juga meningkatkan potensi dalam 

diri peserta didik seperti pembentukan akhlaknya. 

e. Dapat memberikan pengalaman-pengalaman belajar dalam menjalani kehidupan 

yang dinamis dan lingkungan sosial masyarakat. 

f. Dapat mencegah, meniadakan, mengintervensi, serta menyatukan berbagai nilai 

akhlak dari diri seseorang. 

g. Menunjukkan refleksi nilai yang dapat diakui serta membimbing juga 

memotivasi untuk menjalani kehidupan dengan menjaga akhlak yang mulia.14 

Sejumlah pakar pendidikan nilai termasuk Harmin dalam Sjarkawi, 

mengungkapkan bahwa ada banyak macam model pembelajaran yang berkaitan 

dengan nilai, namun model pembelajaran VCT ini dianggap lebih efektif dari 

model-model lainnya. Selain itu, tipe model ini seperti demokrasi yang 

memperkenankan bagi peserta didik secara bebas untuk memilah, mengambil 

keputusan, dan menumbuhkan nilai-nilai  yang telah tertanam dari dirinya namun 

tetap dalam pengawasan pendidik.15 Dengan model pembelajaran VCT, 

pembelajaran yang berpusat pada kognitif moral dan usaha membentuk akhlak 

mulia akan berjalan secara efektif.  

Mengingat keutamaan dari model ini adalah kebebasan berpendapat, maka 

keberanian dan kenyamanan peserta didik harus diperhatikan sebagaimana baiknya. 

Namun kebebasan berpendapat tetaplah pada koridor Islam yang memperhatikan 

adab dan akhlak serta berada dalam pengawasan pendidik. Sebagaimana konsep 

pengajaran dalam pendidikan Islam menurut Omar Asyaebani bahwa pendidikan 

                                                             

14Tukiran Taniredja, Model-model Pembelajaran Inovatif, h. 91. 

15Sjarkawi, Pembentukan Kepribadian Anak (Jakarta: Bumi Aksara, 2006), h. 71-72. 
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Islam menekankan kebebasan murid-murid berdiskusi, berdebat, dan berdialog 

dalam batas-batas kesopanan dan hormat-menghormati. Murid-murid mempunyai 

kebebasan mutlak untuk menyatakan pendapat di depan gurunya dan untuk berbeda 

dengan gurunya dalam pendapat dan pikiran jika ia mempunyai bukti-bukti yang 

benar menguatkan pendiriannya.16 Pada dasarnya model pembelajaran VCT sangat 

erat kaitannya dengan konsep metode Pendidikan Agama Islam klasik yang 

memuat proses internalisasi nilai dibersamai aspek kognitif sehingga timbul 

dorongan yang kuat untuk mengamalkan nilai-nilai ajaran agama Islam.  

Kekuatan model ini terdapat dalam keutamaan memberikan apresiasi yang 

tinggi kepada tiap peserta didik yang secara individu memiliki hak dan kebebasan  

dalam menyampaikan aspirasi, pilihan, dan dalam bertindak sesuai dengan nilainya 

sendiri. Model ini dianggap fleksibel, selama rumusan proses menilai dianggap 

tepat.17 Setiap model pembelajaran tentu memiliki keunggulannya masing-masing, 

sehingga pendidik harus bisa memilih secara tepat model mana yang paling dapat 

mengantarkan tercapainya tujuan pembelajaran yang diinginkan, juga 

memperhatikan tercapainya peserta didik dan sekolah. Tanpa terkecuali pada model 

pembelajaran VCT, dengan segenap kelebihannya juga tetap harus 

mempertimbangkan banyak hal ketika ingin digunakan. Namun, karena pendidikan 

nilai sangat penting di jenjang manapun dan kondisi apapun maka model ini dapat 

dianggap sebagai model yang sangat fleksibel dan dibutuhkan. 

4. Kelemahan Model Pembelajaran VCT 

Kelemahan dari suatu model pembelajaran adalah sesuatu yang tidak bisa 

dipungkiri, begitupun dengan model pembelajaran VCT. Berikut ini kelemahan dari 

model pembelajaran VCT: 

                                                             

16Omar Mohammad al-Toumy al-Syaibany, Falsafah Pendidikan Islam (Cet. I; Jakarta: 

Bulan Bintang, 1979), h. 584. 

17Masnur Muslich, Pendidikan Karakter, h. 118. 
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a. Jika pendidik tidak mempunyai kemampuan untuk mengarahkan peserta didik 

lebih terbuka, memberikan pemahaman serta menciptakan suasana ramah maka 

peserta didik akan memberikan perilaku semu atau palsu. Peserta didik bisa 

bersikap seolah menjadi manusia yang sangat baik, patuh, ideal dan penurut 

karena hanya ingin pendidik merasa senang kepadanya dan memberikan nilai 

yang tinggi. Hal ini sangat sering terjadi di dunia sekolah. 

b. Nilai-nilai yang sedari dulu telah tertanam dalam diri pendidik, peserta didik, 

serta lingkungan sosial yang tidak baku memungkinkan menjadi salah satu 

kendala dalam membangun nilai yang ingin dicapai. 

c. Pembelajaran VCT sangat tergantung pada potensi pendidik dalam memberikan 

pengajaran, terkhusus kemampuan atau keterampilan mengolah diksi untuk 

mengajukan pertanyaan kepada peserta didik sehingga mereka akan dengan 

sendirinya menggali nilai-nilai yang ada pada dirinya. 

d. Membutuhkan pendidik yang kreatif dalam memanfaatkan media di lingkungan 

sosial yang aktual serta faktual, sampai banyak sedikitnya berhubungan dengan 

kehidupan keseharian. Dengan begitu, peserta didik akan lebih memahami 

situasinya.18 

Kelemahan model pembelajaran VCT yang biasa terjalin pada kegiatan 

pembelajaran nilai yakni pada prosesnya pendidik cenderung lupa esensi 

pendidikan nilai dimana ia menanamkan nilai-nilai yang diduga baik begitu saja 

dan tidak meninjau kondisi tingkat kognitif moral dan nilai-nilai yang tertanam 

lebih dulu dari diri peserta didik. Sehingga seringkali ada tekanan batin bagi peserta 

didik sebab merasa baru dan berbeda antara nilai yang sebelumnya telah ada dengan 

nilai baru yang diberikan oleh pendidik.19  

                                                             

18Tukiran Taniredja, Model-model Pembelajaran Inovatif, h. 91-92. 

19Nurdyansyah dan Eni Fariyarul Fahyuni, Inovasi Model Pembelajaran, h. 166. 
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Setiap model pembelajaran tentu memiliki kelemahan, termasuk model 

VCT dengan dasar pendidikan nilai akan lebih banyak memerlukan keterampilan 

pendidik dalam mengajar, membujuk tiap peserta didik supaya lebih aktif dan 

terlibat dalam mengemukakan gagasan atau pandangannya. Namun, menanamkan 

nilai kepada peserta didik akan memiliki kesulitan tersendiri, tidak semua peserta 

didik berani bersuara dan mengungkapkan opininya di depan teman-temannya. 

Pendidik harus bisa menjadi mitra belajar yang disenangi dan memberi rasa aman 

dan nyaman serta layak dipercaya sehingga peserta didik terdorong untuk percaya 

diri. 

5. Metode dalam Model Pembelajaran VCT 

Model pembelajaran VCT dapat menggunakan beberapa metode dalam 

proses pembelajaran sebagaimana pendapat sejumlah pakar yang telah 

diakumulasikan sebagai berikut:  

a. Metode diskusi merupakan metode yang dalam pembelajarannya terjadi proses 

tukar menukar gagasan, saling berbagi referensi juga pengalaman peserta didik 

yang dengan itu diharapkan pokok-pokok pikiran dapat tercapai. 

b. Metode curah pendapat merupakan metode yang serupa dengan metode diskusi. 

Namun disini, gagasan, pandangan, referensi, pemahaman, dan pengalaman 

peserta didik dihimpun. 

c. Metode bermain peran (role play) yakni suatu metode pengungkapan suatu 

permasalahan melalui kegiatan bermain peran seperti sedang simulasi ketika 

dihadapkan dengan masalah tersebut di kehidupan nyata. 

d. Terakhir adalah wawancara, dimana proses pengambilan data dilakukan dengan 

menanyakan sesuatu kepada peserta didik dan berbincang-bincang secara 

langsung.20 

                                                             

20Nurdyansyah dan Eni Fariyarul Fahyuni, Inovasi Model Pembelajaran, h. 163. 
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Metode lain yang dapat digunakan adalah simulasi, proses menganalisis 

secara mendalam mengenai nilai sendiri, kegiatan yang dapat merangsang 

sensitivitas, juga pembelajaran yang bisa dilakukan di luar kelas. Dari metode-

metode ini, kesadaran juga kemahiran peserta didik untuk mengenali nilai-nilainya  

juga nilai pada orang lain dapat berkembang.21 

Metode-metode yang digunakan dalam model pembelajaran VCT umumnya 

bersifat komunikasi dua arah, yakni pendidik dan peserta didik melakukan diskusi 

maupun bertukar gagasan dimana peserta didik lebih aktif dalam mengemukakan 

pendapatnya dan pendidik menanggapi atau sebaliknya 

6. Teknik-teknik Model Pembelajaran VCT 

 Ada beberapa teknik pembelajaran nilai yang dapat digunakan, antara lain: 

a. Teknik self evaluation (menilai diri sendiri) serta group evaluation (evaluasi 

kelompok) adalah teknik dimana peserta didik diarahkan untuk saling bertukar 

pikiran melalui proses bertukar opini maupun tanya jawab tentang tindakan 

seharusnya diperbuat untuk perubahan positif peserta didik. 

b. Teknik lecturing, dimana pendidik menetapkan suatu tema atau materi sebagai 

topik pembelajaran yang kemudian disampaikan dengan cara bercerita. Dapat 

juga dikatakan sebagai teknik dalam menyampaikan suatu materi. 

c. Teknik menarik dan memberikan percontohan, dimana pendidik mengaitkan 

pembelajaran dengan kehidupan sosial. Pendidik akan menjelaskan sebuah 

contoh dan juga memberi kesempatan kepada peserta didik jika memiliki contoh 

lain, baik dalam dirinya maupun yang ia temukan di kehidupannya, selanjutnya 

dianalisis dan dikomunikasikan dalam sebuah kelompok. 

d. Teknik indoktrinasi serta membentuk kebiasaan yakni pendidik mengklaim 

peserta didik agar menerima dan mengerjakan hal-hal yang dianggap baik, harus, 

                                                             

21Jamil Suprihatiningrum, Strategi Pembelajaran: Teori & Aplikasi, (Jogjakarta: Ar-Ruzz 

Media, 2013), h. 272. 
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dan dilarang. Seperti tata tertib sekolah, peserta didik harus melakukan dan 

menaatinya. Melalui indoktrinasi diharapkan para peserta didik dalam 

memenuhi tata tertib dapat menjadi kebiasaannya begitupun dengan lainnya. 

e. Teknik tanya jawab dimana pendidik menetapkan suatu persoalan dan 

memberikan berbagai pertanyaan terkait, selanjutnya peserta didik tergerak serta 

aktif menyampaikan jawaban dan pemahamannya. 

f. Teknik menilai menggunakan media tulisan, baik itu dari buku ataupun bahan 

yang telah dipersiapkan pendidik. Peserta didik kemudian diberikan kesempatan 

untuk memberikan penilaian dengan format yang ditentukan seperti benar-salah, 

adil-tidak adil, baik-buruk, dan lainnya. 

g. Teknik melalui permainan. Mengungkapkan nilai bisa juga disebut teknik inkuiri 

yang pada pembelajarannya peserta didik berpikir secara kritis menelaah suatu 

konsep dengan menempuh langkah-langkah seperti; merumuskan suatu masalah, 

mengajukan hipotesis, merancang pengujian hipotesis dengan cara eksperimen 

dan mendemonstrasikan, terakhir adalah mengumpulkan data hasil dari 

eksperimen.22 

Model pembelajaran VCT  juga harus didukung dengan teknik-teknik yang 

tepat agar pembelajaran dapat tersampaikan dengan baik. Penggunaan teknik 

pembelajaran tergantung pada kemampuan pendidik mengelolanya, mengingat 

setiap pendidik punya warna dan caranya sendiri maka penerapannya pun akan 

berbeda-beda dan hasilnya akan beda pula. Sehingga perlunya seorang pendidik 

menguasai semua teknik belajar seperti di atas. 

7. Proses Pelaksanaan Model Pembelajaran VCT 

Langkah-langkah pembelajaran VCT terdiri atas tujuh tahapan dihimpun 

menjadi tiga bagian antara lain: 

                                                             

22Wina Sanjaya, Strategi Pembelajaran,  h. 284.  
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a. Kebebasan Memilih 

Tingkatan pertama terdiri atas 3 fase, diantaranya: 

1) Menentukan dengan bebas pilihan yang dianggap baik, menyampaikan 

aspirasi maupun bertindak sesuai nilainya sendiri, sebab nilai yang sifatnya 

dipaksa akan sulit tertanam dan tidak menjadi miliknya sendiri. Nilai-nilai 

tersebut berkaitan dengan materi yang diajarkan. 

2) Memilih dari beberapa alternatif. Peserta didik diberikan beberapa pilihan 

yang secara bebas dapat ditentukannya sendiri. 

3) Memilih setelah peserta didik menganalisis konsekuensi-konsekuensi apa 

yang akan didapatkan jika menetapkan suatu pilihan. 

b. Menghargai 

Tingkat kedua terdapat 2 fase yakni: 

1) Peserta didik akan merasa senang dan bangga dengan pilihannya sendiri yang 

kemudian nilai-nilai tersebut secara bertahap akan menyatu dalam dirinya. 

2) Peserta didik yang berani menentukan nilai pilihannya sendiri dan menjadi 

bagian dirinya seutuhnya akan menegaskannya di depan umum. Karena 

secara tidak langsung ketika kita menganggap suatu nilai itu baik, maka kita 

dengan sadar akan memperlihatkannya di depan umum. 

c. Berbuat 

Tingkatan terakhir yang terbagi ke 3 fase: 

1) Keinginan serta kemampuan dalam upaya melakukannya 

2) Menjadikan nilai pilihannya sebagai suatu kebiasaan yang dengan itu akan 

tercermin pada perilakunya dalam kehidupan sehari-hari.23 

Terdapat empat pedoman yang dapat dijadikan rujukan untuk meningkatkan 

kemampuan peserta didik dalam melaksanakan proses menilai, diantaranya adalah: 

                                                             

23Wina Sanjaya, Strategi Pembelajaran,  h. 285. 
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a. Berfokus pada kehidupan: Dalam proses klarifikasi nilai mencakup aspek 

kehidupan untuk lebih memudahkan mengidentifikasi nilai-nilai yang ingin 

dicapai. 

b. Penerimaan akan sesuatu: Dalam melaksanakan proses menilai, kita harus 

menerima keadaan orang lain tanpa adanya unsur alasan apapun. 

c. Refleksi lebih lanjut: Daripada kita hanya sekedar menerima suatu nilai, kita 

juga harus lebih banyak melakukan refleksi nilai diri kita sendiri. 

d. Mengarah pada tujuan: Selain bermaksud meningkatkan kemampuan 

mengklarifikasi nilai, model pembelajaran VCT juga memberi kita tuntunan 

untuk berpikir dan memutuskan sikap selanjutnya.24 

Langkah-langkah pembelajaran VCT menurut Sutarjo Adisusilo adalah 

sebagai berikut: 

a. Apersepsi, pendidik menjelaskan materi pelajaran dan metode belajarnya. 

b. Tugas individual yang berkenaan dengan materi yang sedang dibahas. 

c. Diskusi kelompok mengenai pertanyaan dari tugas individual yang diberikan 

d. Presentasi, diskusi dan tanya jawab pleno kelas. 

e. Penutup, pendidik memberikan peneguhan atas hasil diskusi kelompok. 

f. Evaluasi, dapat berupa portofolio berisi tugas individual dan tugas kelompok.25 

Pelaksanaan model pembelajaran VCT memiliki beberapa tahapan dalam 

pembelajaran. Tahapannya dimulai dengan memberikan suatu materi ajar, 

kemudian mengajak peserta didik aktif berpartisipasi dari segi menyampaikan 

pendapat, aspirasi atau mengungkapkan ide-idenya. Peserta didik bebas memilih 

atau menentukan suatu pandangan yang menurutnya baik, kemudian peserta didik 

                                                             

24Qiqi Yuliati Zakiyah dan Rusdiana, Pendidikan Nilai Kajian Teori dan Praktik di Sekolah 

(Cet. I; Bandung: Pustaka Setia, 2014), h. 72. 

25Sutarjo Adisusilo, Pembelajaran Nilai Karakter Konstruktivisme dan VCT sebagai 

Inovasi Pendekatan Pembelajaran Afektif, h. 213-214 
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memegang teguh pendapatnya dengan berani mengungkapkan pilihannya tersebut 

kepada peserta didik lainnya pada saat pembelajaran, dan terakhir yakni 

mengaplikasikan pilihan yang dianggapnya baik ke dalam kehidupan sehari-hari. 

8. Sistem Pendukung Model Pembelajaran VCT 

Sistem pendukung merupakan hal-hal yang menunjang jalannya kegiatan 

pembelajaran di kelas. Model pembelajaran VCT bagaimanapun juga 

membutuhkan sistem pendukung saat digunakan, diantaranya adalah: 

a. Sarana serta prasarana pembelajaran yang terdiri atas narasumber, sumber 

belajar, dan media, serta perpustakaan untuk mendukung jalannya pembelajaran. 

b. Ketika menggunakan model pembelajaran VCT saat proses belajar tentu ada 

kegiatan dialog di dalamnya, maka kita harus memperhatikan beberapa hal: 

1) Ketika memberikan nasehat, hendaknya menghindari penyampaian pesan 

yang hanya menurut sisi pendidik baik. 

2) Tidak menuntut peserta didik untuk mengungkapkan jawaban atau pendapat 

yang tidak diinginkan. 

3) Menjalankan komunikasi transparan bersama peserta didik hingga mereka 

merasa nyaman mengutarakan pandangannya secara terus terang. 

4) Komunikasi dijalankan peserta didik dan bukan hanya kelompok dalam kelas. 

5) Pendidik harus menghindari pemberian respon yang mengakibatkan peserta 

didik merasa terpojokkan. 

6) Tidak memaksa peserta didik pada pendirian tertentu. 

9. Manfaat dan Syarat Model Pembelajaran VCT 

Beberapa manfaat yang bisa diambil jika menerapkan model pembelajaran 

VCT dalam mengembangkan potensi peserta didik dari segi: 

a. Memilih, menetapkan, mengkonsumsi, mengutarakan opini, nilai-nilai, juga 

yang dirasakannya. 
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b. Berempati (menyelami perasaan orang lain dengan menempatkan diri pada 

posisi lawan bicara). 

c. Dapat memecahkan masalah pribadi. 

d. Berani untuk menyatakan sikap baik itu setuju atau tidak setuju, menerima 

maupun tidak menerima pandangan orang lain.  

e. Menarik keputusan lalu menghargai pilihannya. 

f. Memiliki pendirian dan prinsip sendiri, menginternalisasikan serta berakhlak 

sepadan atas nilai yang menjadi pilihan dan dipercaya. 

Esensi VCT merupakah usaha membimbing peserta didik dalam berproses 

melaksanakan penilaian pada nilai-nilai kehidupan bermasyarakat sehingga 

nantinya nilai-nilai tersebutlah yang dijadikan sebagai acuan hidup.26 Dapat ditarik 

kesimpulan bahwa pembelajaran dengan model pembelajaran VCT untuk 

pembelajaran Alquran Hadis yaitu supaya peserta didik mampu menyadari, 

menganalisis, menentukan, serta mengungkapkan tentang nilai-nilai yang 

diinginkan. Tujuan utamanya adalah mengarahkan peserta didik untuk selalu 

berpikir rasional serta  mengetahui cara mengambil sikap ketika menghadapi suatu 

masalah sesuai dengan nilai-nilai yang sudah tertanam. Pendidik sebagai mitra 

belajar menyerahkan peluang untuk kemudian peserta didik secara mandiri 

menentukan keputusannya sendiri. Setelah proses panjang pembelajaran, pendidik 

dapat meluruskan nilai-nilai yang telah tertanam untuk selanjutnya disesuaikan 

dengan nilai dalam kehidupan masyarakat kepada peserta didik. 

10. Teori Kontruktivisme 

Teori kontruktivisme menjadi salah satu teori yang mendasari model 

pembelajaran VCT. Adapun dalam penelitian ini, peneliti menitik beratkan teori 

kontruktivisme yang dipopulerkan oleh Jean Piaget. 

                                                             

26Sutarjo Adisusilo, Pembelajaran Nilai Karakter Konstruktivisme dan VCT sebagai 

Inovasi Pendekatan Pembelajaran Afektif, h. 155-156.  
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Teori konstruktivisme dikembangkan oleh Piaget dengan nama individual 

cognitive constructivist theory dan Vygotsky dalam teorinya yang disebut social 

cultural constructivist theory.27 Paham konstruktivistik pengetahuan merupakan 

konstruksi (bentukan) dari orang yang mengenal sesuatu (skemata). Pengetahuan 

tidak bisa ditransfer dari guru kepada orang lain karena setiap orang mempunyai 

skema sendiri tentang apa yang diketahuinya. Pembentukan pengetahuan 

merupakan proses kognitif tempat terjadinya proses asimilasi dan akomodasi untuk 

mencapai suatu keseimbangan sehingga terbentuk suatu skema yang baru. 

Seseorang yang belajar berarti membentuk pengertian atau pengetahuan secara aktif 

dan terus-menerus. Konstruksi berarti bersifat membangun. Dalam konteks filsafat 

pendidikan, konstruktivisme adalah suatu upaya membangun tata susunan hidup 

yang berbudaya modern. Konstruktivisme merupakan landasan berpikir (filosofi) 

pembelajaran kontekstual, yaitu bahwa pengetahuan dibangun oleh manusia sedikit 

demi sedikit, yang hasilnya diperluas melalui konteks yang terbatas dan tidak secara 

tiba-tiba. Pengetahuan bukanlah seperangkat fakta-fakta, konsep, atau kaidah yang 

siap untuk diambil dan diingat. Manusia harus mengonstruksi pengetahuan itu dan 

memberi makna melalui pengalaman nyata.28 

Dalam Islam sudah dikenalkan beberapa teori belajar, kendati tidak 

disebutkan secara eksplisit, salah satunya teori belajar konstruktivisme. Terdapat 

beberapa bukti bahwa di dalam Alquran mengandung ayat yang memuat konsep 

pembelajaran konstruktivisme. Hal tersebut telah Allah jelaskan dalam firman-Nya 

QS al-‘Alaq/96: 1-5. 

 

                                                             

27Muhammad Yaumi, Prinsip-prinsip Desain Pembelajaran disesuaikan dengan 

Kurikulum 2013 (Cet. II; Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2014), h. 41.  

28M. Thobroni dan A. Mustofa, Belajar dan Pembelajaran: Pengembangan Wawancara 

dan Praktik Pembelajaran dalam Pengembangan Nasional  (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2013), 

h. 107-108.  
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ََ ل ق  َالَّذ يَخ  ب  ك  َر  م  ب اس  أَ  نَ َ(١)اق ر  َم  نس ان  َالْ   ل ق  َََخ  م َََ(٢)ع ل ق  ر  َالْ  ك  ب ك  ر  و 
أَ  َ(٣)اق ر 

ََ ق ل م  َب ال  لَّم  ل َ(٤َ)الَّذ يَع  َي ع  اَل م  َم  نس ان  َالْ   ََع لَّم  َََ(٥)م 

Terjemahnya: 

Bacalah dengan (menyebut) nama Tuhanmu Yang menciptakan; Dia telah 
menciptakan manusia dari segumpal darah; Bacalah, dan Tuhanmulah Yang 
Maha Pemurah; Yang mengajar (manusia) dengan perantaran kalam; Dia 
mengajar kepada manusia apa yang tidak diketahuinya.29 

 M. Quraish Shihab mengemukakan bahwa lima ayat awal surat al-‘Alaq ini 

menyerukan agar manusia senantiasa membaca dan menulis. Ia juga menjelaskan 

jika kata iqra’ berakar kata dari qara’a yang memiliki makna menghimpun. 

Berdasarkan aktivitas iqra’ yang bermakna menghimpun tersebut, kemudian 

melahirkan beragam makna seperti menyampaikan, menelaah, mengetahui, 

mendalami, meneliti, dan membaca baik teks baik teks yang tertulis atau teks yang 

tidak tertulis. Selain perintah untuk membaca dalam lingkup makna yang luas, QS 

al-‘Alaq/96: 1-5 tersebut juga memuat makna perintah untuk menulis dengan pena 

dalam arti yang sangat luas. Makna untuk menulis dapat berupa merekam, menulis 

biasa, mendokumentasikan, memotret dan lain sebagainya. Pengetahuan yang akan 

didapatkan oleh peserta didik dari penerapan membaca dan menulis dalam lingkup 

makna yang luas, akan menjadi pengetahuan yang tersimpan dalam jangka waktu 

lama. Pengetahuan atau karya itu akan dibaca dan diteliti oleh generasi 

selanjutnya30 

Dapat dipahami bahwa melalui aktifitas membaca Allah akan 

menganugerahkan kepadanya ilmu pengetahuan, pemahaman atau wawasan baru. 

Kegiatan membaca ayat Alquran, buku, ataupun fenomena alam menimbulkan 

penafsiran-penafsiran baru atau pengembangan dari pendapat-pendapat yang telah 

                                                             

29Kementerian Agama RI, al-Qur’an dan Terjemahnya, h. 40.  

30M. Quraish Shihab, Tafsir al-Mishbah Volume 15 (Jakarta: Lentera Hati, 2002), h. 392-

402. 
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ada, menimbulkan penemuan-penemuan baru yang membuka rahasia-rahasia alam. 

Melalui hal tersebut, pemahaman ataupun ilmu yang dimiliki manusia senantiasa 

dikonstruk dan terus berkembang. 

Sedangkan, belajar dalam pandangan konstruktivisme betul-betul menjadi 

usaha individu dalam mengonstruksi makna tentang sesuatu yang dipelajari. 

Konstruktivisme merupakan jalur alami perkembangan kognitif. Pendekatan ini 

mengasumsikan bahwa siswa datang ke ruang kelas dengan membawa ide-ide, 

keyakinan, dan pandangan yang perlu diubah atau dimodifikasi oleh seorang guru 

yang memfasilitasi perubahan ini, dengan merancang tugas dan pertanyaan yang 

menantang seperti membuat dilema untuk diselesaikan oleh peserta didik.31 

Salah satu karakter dari teori belajar konstruktivisme adalah memotivasi 

peserta didik. Motivasi ini dapat berupa memotivasi sikap rasa ingin tahu, yang 

diwujudkan dalam bentuk peserta didik agar aktif untuk bertanya, menyelesaikan 

masalah melalui kegiatan tanya jawab, berdialog, dan lain sebagainya. Terkait 

dengan hal tersebut ayat-ayat dalam Alquran juga terdapat beberapa ayat yang 

mencirikan pembelajaran konstruktivisme dengan banyak bertanya, bereksperimen 

dan juga melalui pengalaman yang dari setiap orang. Ayat dalam Alquran yang 

mengandung makna tersebut banyak ditemui. Selain menggunakan bentuk tanya 

jawab yang terdapat dalam ayat-ayat Alquran, membuktikan jika proses 

mendapatkan pengetahuan dimulai dengan mengajukan pertanyaan. Melalui 

pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kemudian manusia berupaya mendapatkan 

jawabannya baik berdasarkan pengalaman dirinya sendiri ataupun pengalaman 

orang lain. Salah satu bentuk dialog konstruktif dikisahkan dalam dialog Nabi 

                                                             

31Muhammad Yaumi, Prinsip-prinsip Desain Pembelajaran disesuaikan dengan 

Kurikulum 2013, h. 42.   
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Ibrahim saat mencari kebenaran konsep Tuhan, sebagaimana firman Allah dalam 

QS al-An’am/6: 74-79.32 

إ ذَ ۞ يمَ َق الَ َو  اه  ن امًاَآإ ب ر  أ ص  ذَ  َأ ت تَّخ  ر  َآز  َمَ َلْ  ب يه  ل  َف يَض لا  ك  م  ق و  َو  اك  ََل ه ةًَإ ن  يَأ ر  ب ين 

الْ  ٧٤َ) َو  ات  او  َالسَّم  ل ك وت  يم َم  اه  يَإ ب ر  َن ر  ل ك 
ذ   ك  لَ (َو  َو  ض  ََ)ر  وق ن ين  َال م  ن  َم  (٧٥َي ك ون 

ك باً َك و  أ ى  َر  ل ي ه َاللَّي ل  َع  نَّ اَج  ذ اَق الَ َّ َف ل مَّ ب  ََه   اَّ َير  ََق الَ َأ ف لَ َف ل مَّ بَ َل  ف لَ َأ ح  (٧٦َ)ََينَ الْ 

ا أ ىَ َف ل مَّ رَ َر  غًاَال ق م  ذ اَق الَ َب از  ب  يَه   اَّ َر  ن يَلَّمَ َل ئ نَق الَ َلَ أ ف ََف ل مَّ د  ب  يَي ه  نَ َنََّلْ  ك ون ََر  َم 

مَ  ق و  ال  ينَ َال  ا(٧٧َ)ََالضَّ أ ىَ َف ل مَّ سَ َر  َق اب ََالشَّم  غ ةً ب رَ از  ذ اَأ ك  ب  يَه   ذ اَر  َه   اَّ َل  َف ل تَ أ ََف ل مَّ

مَ َق الَ  يءَ َإ ن  يَي اق و  اَب ر  مَّ ك ونَ َم   ر  جَََّإ ن  ي(٧٨َ)ََت ش  تَ و  يَ َه  ه  ج  لَّذ يَو  اتَ َف ط رَ َل  او  َالسَّم 

ضَ  الْ  ر  ن يفاًَو  اَّ َح  م  نَ َأ ن اَو  ينَ َم  ك  ر  َ(٧٩ََ)ََال م ش 

Terjemahnya: 

74) Dan (ingatlah) di waktu Ibrahim berkata kepada bapaknya, Āzar, 
"Pantaskah kamu menjadikan berhala-berhala sebagai tuhan-tuhan? 
Sesungguhnya aku melihat kamu dan kaum mu dalam kesesatan yang nyata". 
75) Dan demikianlah Kami perlihatkan kepada Ibrahim tanda-tanda 
keagungan (Kami yang terdapat) di langit dan bumi dan (Kami 
memperlihatkannya) agar dia termasuk orang yang yakin. 76) Ketika malam 
telah gelap, dia melihat sebuah bintang (lalu) dia berkata: "Inilah Tuhanku", 
tetapi tatkala bintang itu tenggelam dia berkata: "Saya tidak suka kepada yang 
tenggelam". 77)  Kemudian tatkala dia melihat bulan terbit dia berkata: 
"Inilah Tuhan ku". Tetapi setelah bulan itu terbenam, dia berkata: 
"Sesungguhnya jika Tuhan ku tidak memberi petunjuk kepadaku, pastilah aku 
termasuk orang yang sesat". 78)  Kemudian tatkala ia melihat matahari terbit, 
dia berkata: "Inilah Tuhan ku, ini yang lebih besar". Maka tatkala matahari 
itu terbenam, dia berkata: "Hai kaum ku, sesungguhnya aku berlepas diri dari 
apa yang kamu persekutukan. 79) Sesungguhnya aku menghadapkan diri ku 
kepada Rabb yang menciptakan langit dan bumi, dengan cenderung kepada 
agama yang benar, dan aku bukanlah termasuk orang-orang yang 
mempersekutukan Tuhan.33 

Ayat ini menjelaskan tentang kisah Nabi Ibrahim as. dalam menghadapi 

kaumnya yang menjadikan patung-patung sebagai Tuhan mereka. Tidak hanya 

kaumnya saja, namun ayah Nabi Ibrahim as. sendiri yaitu yang disebutkan dalam 

ayat ini bernama Āzar juga menyembah berhala. Di sini Nabi Ibrahim as. tidak 

                                                             

32Zahrotus Saidah, “Relevansi Teori Belajar Konstruktivisme Perpsektif Ibnu Khaldun 

Terhadap Karakteristik Belajar Siswa Milenial”, al-Tarbawi al-Haditsah: Jurnal Pendidikan Islam, 

6 No. 2, h. 117.  

33Kementerian Agama RI, al-Qur’an dan Terjemahnya, h. 137.  
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mempercayai akan Tuhan-Tuhan yang mereka sembah. Bahkan Nabi Ibrahim as. 

membantah akan keyakinan mereka itu dengan menjelaskan akan kesesatan dan 

kemusyrikan mereka. Cara Nabi Ibrahim mengajak ayahnya agar bertauhid kepada 

Allah swt. dengan cara mengajak ayahnya berdialog antara Nabi Ibrahim as. dengan 

kaumnya yaitu dengan ungkapannya kepada ayah “Pantaskah engkau menjadikan 

berhala-berhala sebagai Tuhan-Tuhan?”. Proses pemikiran atau cara membungkam 

para penyembah benda-benda langit itu bermula atau dimulai Ketika malam telah 

menutupinya menjadi sangat gelap sehingga meliputi seluruh totalitasnya bahkan 

sekelilingnya. Tenggelamnya bintang adalah salah satu bukti ketidak wajarannya 

untuk dipertuhankan. Melalui proses bertanya itulah Nabi Ibrahim sampai pada 

kesimpulan yang terdapat di ayat terakhir yaitu “aku menghadapkan wajahku dalam 

keadaan hanifan cenderung kepada agama yang benar, dan aku bukanlah termasuk 

orang-orang yang mempersekutukan Tuhan”, yakni bukan menganut apa yang 

dianut oleh kaumnya bahkan oleh siapa pun yang mengakui dalam hati, atau 

ucapan, atau perbuatannya bahwa ada penguasa atau pemberi pengaruh terhadap 

sesuatu selain Allah swt. atau kecuali atas izin-Nya”.34 

Berdasarkan penafsiran di atas, dapat dipahami bahwa proses bertanya atau 

berdialog menjadi cara yang digunakan oleh Nabi Ibrahim dalam mengonstruksi 

pemahaman ataupun keimanannya yang pada akhirnya ia menemukan jawaban 

yang hakiki terhadap pertanyaan-pertanyaan yang telah disampaikan dan kisah 

tersebut menjadi salah satu dialog konstruktif dalam Alquran. 

Teori konstruktivisme dikembangkan oleh beberapa tokoh yang masing-

masing memiliki pandangannya sendiri. Tokoh-tokoh tersebut di antaranya adalah 

Jerome Bruner, Jean Piaget, John  Dewej, Lev Vygotsky, dan masih banyak lagi. 

Di antara banyaknya tokoh yang mengemukakan pendapatnya tentang teori belajar 

                                                             

34M. Quraish Shihab, Tafsir al-Mishbah Volume 4 (Jakarta: Lentera Hati, 2002), h. 146-

155. 
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konstruktivisme. Dalam penelitian ini, peneliti menjadikan teori konstruktivisme 

Jean Piaget sebagai teori khusus dalam landasan berpikir.  

Jean Piaget lahir pada tanggal 9 Agustus 1896 di Neuchatel, Swiss. Ayahnya 

adalah seorang profesor dengan spesialisasi ahli sejarah abad pertengahan. Ibunya 

adalah seorang yang dinamis, inteligen, dan takwa.35 

Piaget adalah psikolog pertama yang menggunakan filsafat konstruktivisme 

dalam proses belajar. la menjelaskan bagaimana proses pengetahuan seseorang 

dalam teori perkembangan intelektual. Paul Suparno dalam bukunya mengutip 

pendapat Wadsworth bahwa teori perkembangan intelektual Piaget dipengaruhi 

oleh keahliannya dalam bidang biologi. mengamati kehidupan keong, yang setiap 

kali harus beradaptasi dengan lingkungannya. Piaget percaya bahwa setiap makhluk 

hidup perlu beradaptasi dan mengorganisasi lingkungan fisik di sekitarnya agar 

tetap hidup. Bagi Piaget, pikiran dan tubuh juga terkena aturan main yang sama. 

Oleh karena itu, ia berpikir bahwa perkembangan pemikiran juga mirip dengan 

perkembangan biologis, yaitu perlu beradaptasi dan mengorganisasi lingkungan 

sekitar. Piaget sendiri menyatakan bahwa teori pengetahuan itu pada dasarnya 

adalah teori adaptasi pikiran ke dalam suatu realitas, seperti organisme beradaptasi 

ke dalam lingkungannya.36 

Beberapa istilah yang harus dipahami terlebih dahulu untuk memahami teori 

konstruktivisme yang dikembangkan oleh Jean Piaget: 

1) Skema/Skemata  

Skema adalah suatu struktur mental seseorang di mana ia secara intelektual 

beradaptasi dengan lingkungan sekitarnya. Skema itu akan beradaptasi dan berubah 

                                                             

35Fatimah Ibda, “Perkembangan Kognitif: Teori Jean Piaget”, Jurnal Intelektualita, 3 No. 

1, (Januari-Juni, 2015), h. 27.  

36Paul Suparno, Teori Perkembangan Kognitif Jean Piaget (Jogjakarta: Penerbit Kanisius, 

2012), h. 30.  
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selama perkembangan kognitif seseorang. Skema bukanlah benda yang nyata, 

melainkan suatu rangkaian proses dalam sistem kesadaran orang. Oleh karena itu, 

skema tidak mempunyai bentuk fisik dan tidak dapat dilihat. Skema juga dapat 

dipikirkan sebagai suatu konsep atau kategori dalam pikiran seseorang. Skema 

seseorang senantiasa berkembang. Skema seorang anak berkembang menjadi 

skema seorang dewasa. Misalnya, skema memegang adalah kemampuan umum 

untuk melakukan memagang sesuatu. Skema lebih dari sekadar manifestasi refleksi 

memegang saja. Skema memegang dapat dianggap sebagai struktur kognitif yang 

membuat semua tindakan memegang bisa dimungkinkan.37 Atau contoh lainnya 

pada gambaran anak tentang ayam. Pada awalnya, gambaran anak itu sangat 

sederhana karena didasarkan pada cerita orang tuanya atau pada pengalaman 

pertama kali melihat ayam. Semakin ia mempunyai banyak pengalaman dengan 

bermacam-macam ayam, gambaran tentang ayam semakin berkembang dan 

lengkap.38 

2) Asimilasi  

Asimilasi adalah proses kognitif yang dengannya seseorang 

mengintegrasikan persepsi, konsep, ataupun pengalaman baru ke dalam skema atau 

pola yang sudah ada di dalam pikirannya Asimilasi dapat dipandang sebagai suatu 

proses kognitif yang menempatkan dan mengklasifikasikan kejadian atau 

rangsangan yang baru dalam skema yang telah ada. Proses asimilasi ini berjalan 

terus. Setiap orang selalu secara terus menerus mengembangkan proses ini. 

Menurut Wadsworth, asimilasi tidak menyebabkan perubahan atau pergantian 

skemata, melainkan mengembangkan skemata.39 

                                                             

37B.R Hergenhan dan Matthew H. Olson, Theories of Learning (Jakarta: Kencana, 2008), 

h. 314.  

38Paul Suparno, Teori Perkembangan Kognitif Jean Piaget, h. 21.  

39Paul Suparno, Filsafat Konstruktivisme dalam Pendidikan (Yogyakarta: Kanisius, 2015), 

h. 31. 
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3) Akomodasi  

Akomodasi   dapat   terjadi   bahwa   dalam   menghadapi   rangsangan   atau 

pengalaman yang baru, seseorang tidak dapat mengasimilasikan pengalaman yang 

baru itu dengan skema yang telah ia punyai. Pengalaman yang baru itu bisa jadi 

sama sekali tidak cocok dengan skema yang telah ada. Dalam keadaan seperti ini 

orang itu akan mengadakan akomodasi, yaitu: 1) membentuk skema baru yang 

dapat cocok dengan rangsangan yang baru atau 2) memodifikasi skema yang ada 

sehingga cocok dengan rangsangan itu.40 

4) Equilibration  

Proses asimilasi dan akomodasi perlu untuk perkembangan kognitif 

seseorang. Dalam perkembangan intelek seseorang, diperlukan keseimbangan 

antara asimilasi dan akomodasi. Proses itu disebut dengan equilibrium, yakni 

pengaturan diri secara mekanis untuk mengatur keseimbangan proses asimilasi dan 

akomodasi. Disequilibrium adalah keadaan tidak seimbang antara asimilasi dengan 

akomodasi. Equilibration adalah proses dari disequilibrium ke equilibrium. Proses 

tersebut berjalan terus dalam diri seseorang melalui asimilasi dan akomodasi. 

Equilibration membuat seseorang dapat menyatukan pengalaman luar dengan 

struktur dalamnya (skemata). Bila terjadi ketidak seimbangan, maka seseorang 

dipacu untuk mencari keseimbangan dengan jalan asimilasi atau akomodasi.41 

5) Teori Adaptasi Intelek  

Mengerti adalah suatu proses adaptasi intelektual yang dengannya 

pengalaman-pengalaman dan ide-ide baru diintegrasikan dengan apa yang sudah 

diketahui oleh seseorang yang sedang belajar untuk membentuk struktur pengertian 

yang baru. Menurut Piaget, dalam pikiran seseorang ada struktur pengetahuan awal 

                                                             

40Paul Suparno, Filsafat Konstruktivisme dalam Pendidikan, h. 32.  

41Paul Suparno, Filsafat Konstruktivisme dalam Pendidikan, h. 32.   
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(skemata). Setiap skema berperan sebagai suatu filter dan fasilitator bagi ide-ide 

dan pengalaman-pengalaman yang baru. Skemata mengatur, mengkoordinasi, dan 

mengintensifkan prinsip-prinsip dasar. Melalui kontak dengan pengalaman baru, 

skema dapat dikembangkan dan diubah, yaitu dengan proses asimilasi dan 

akomodasi. Bila pengalaman baru masih bersesuaian dengan skema yang dimiliki 

seseorang, maka skema itu hanya dikembangkan melalui proses asimilasi. Bila 

pengalaman baru itu sungguh berbeda dengan skema yang ada, sehingga skema 

yang lama tidak cocok lagi untuk menghadapi pengalaman baru, skema yang lama 

diubah sampai ada keseimbangan lagi.42 

B. Kemampuan Kognitif 

Kognitif merupakan kata sifat yang berarti berkenaan dengan kognisi, 

sedangkan kognisi itu sendiri berarti usaha mengenali sesuatu melalui pengalaman 

yang dialami, atau hasil mendapatkan pengalaman atau pengetahuan.43 Kognitif 

dalam pengertian etimologi yaitu berkenaan dengan pengalaman atau pengetahuan 

yang diperoleh sebagai hasil dari usaha menggali sesuatu melalui pengalaman yang 

pernah dilalui.  

Kognisi (cognition) merupakan istilah yang biasa ditemukan dalam istilah 

Psikologi yang merupakan proses dimana individu menggabungkan pengetahuan- 

pengetahuan yang ada sebagai modal berpikir. Kognitif berasal dari kata kognisi 

menurut pengertian psikologi adalah proses menggabungkan pengetahuan-

pengetahuan yang ada sebagai modal berpikir bagi individu. 44 

Kemampuan kognitif yang dimaksud oleh penulis adalah yang teori kognitif 

Bloom yang telah direvisi oleh Anderson dan Karthwohl, yakni suatu ranah 

                                                             

42Paul Suparno, Filsafat Konstruktivisme dalam Pendidikan, h. 33.   

43Tim Prima Pena, Kamus Besar Bahasa Indonesia (Jakarta: Gramedia Press, 2012), h. 442  

44Wulyo, Kamus Istilah Psikologi (Lamongan: CV. Bintang Pelajar, 1990), h. 36.  
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kemampuan berpikir tentang fakta-fakta spesifik, pola prosedural, dan konsep-

konsep dalam mengembangkan pengetahuan dan keterampilan intelektual. 

Anderson dan Karthwohl menelaah kembali taksonomi Bloom dan 

melakukan revisi seperti yang digambarkan pada tabel berikut:45 

Tabel 2. 1  
Revisi Taksonomi Bloom 

Tingkatan Taksonomi Bloom (1956) Anderson dan Karthwol (2000) 

C1 Pengetahuan Mengingat 

C2 Pemahaman Memahami 

C3 Aplikasi Menerapkan 

C4 Analisis Menganalisis 

C5 Sintesis Mengevaluasi 

C6 Evaluasi Mengkreasi/Mencipta 
Catatan: pada taksonomi Bloom yang direvisi digunakan kata kerja 

Tingkatan-tingkatan dalam Taksonomi Bloom tersebut telah digunakan 

hampir setengah abad sebagai dasar untuk penyusunan tujuan-tujuan pendidikan, 

penyusunan tes, dan kurikulum di seluruh dunia. Kerangka pikir ini memudahkan 

guru memahami, menata, dan mengimplementasikan tujuan-tujuan pendidikan. 

Berdasarkan hal tersebut taksonomi Bloom menjadi sesuatu yang penting dan 

mempunyai pengaruh yang luas dalam waktu yang lama. Namun pada tahun 2001 

terbit sebuah buku A Taxonomy for Learning, Teaching, and Assesing: A Revision 

of Bloom’s Taxonomy of Educatioanl Objectives yang disusun oleh Lorin W. 

Anderson dan David R. Krathwohl.  

Mungkin banyak orang bertanya mengapa buku hebat taksonomi Bloom 

harus direvisi? Ada beberapa alasan mengapa handbook taksonomi Bloom perlu 

direvisi, yakni:  

1. Terdapat kebutuhan untuk mengarahkan kembali fokus para pendidik pada 

handbook, bukan sekedar sebagai dokumen sejarah, melainkan juga sebagai 

                                                             

45Ridwan Abdullah Sani, Inovasi Pembelajaran (Cet. II; Jakarta: Bumi Aksara, 2014), h. 

55.   
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karya yang dalam banyak hal telah “mendahului” zamannya. Hal tersebut 

mempunyai arti banyak gagasan dalam handbook taksonomi Bloom yang 

dibutuhkan oleh pendidik masa kini karena pendidikan masih terkait dengan 

masalah-masalah desain pendidikan, penerapan program yang tepat, 

kurikulum standar, dan assessment autentik.  

2. Terdapat kebutuhan untuk memadukan pengetahuan-pengetahuan dan 

pemikiran-pemikiran baru dalam sebuah kerangka kategorisasi tujuan 

pendidikan. Masyarakat dunia telah banyak berubah sejak tahun 1956, dan 

perubahan-perubahan ini mempengaruhi cara berpikir dan praktik 

pendidikan. Kemajuan dalam ilmu pengetahuan ini mendukung keharusan 

untuk merevisi handbook taksonomi Bloom.  

3. Taksonomi merupakan sebuah kerangka berpikir khusus yang menjadi dasar 

untuk mengklasifikasikan tujuan-tujuan pendidikan. Sebuah rumusan tujuan 

pendidikan seharusnya berisikan satu kata kerja dan satu kata benda. Kata 

kerjanya umumnya mendeskripsikan proses kognitif yang diharapkan dan 

kata bendanya mendeskripsikan pengetahuan yang diharapkan dikuasai oleh 

siswa. Taksonomi Bloom hanya mempunyai satu dimensi yaitu hanya kata 

benda. Husamah dkk mengutip pendapat Tyler yang mengatakan bahwa  

rumusan tujuan yang paling bermanfaat adalah rumusan yang menunjukkan 

jenis perilaku yang akan diajarkan kepada siswa dan isi pembelajaran yang 

membuat siswa menunjukkan perilaku itu. Berdasarkan hal tersebut rumusan 

tujuan pendidikan harus memuat dua dimensi yaitu dimensi pertama untuk 

menunjukkan jenis perilaku siswa dengan menggunakan kata kerja dan 

dimensi kedua untuk menunjukkan isi pembelajaran dengan menggunakan 

kata benda.  
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4. Proporsi yang tidak sebanding dalam penggunaan taksonomi pendidikan 

untuk perencanaan kurikulum dan pembelajaran dengan penggunaan 

taksonomi pendidikan untuk assessment. Pada taksonomi Bloom lebih 

memfokuskan penggunaan taksonomi pada assessment.  

5. Pada kerangka pikir taksonomi karya Benjamin Bloom lebih menekankan 

enam kategorinya (pengetahuan, pemahaman, penerapan, analisis, sintesis, 

dan evaluasi) daripada sub-sub kategorinya. Taksonomi Bloom menjabarkan 

enam kategori tersebut secara mendetail, namun kurang menjabarkan pada 

sub kategorinya sehingga sebagian orang akan lupa.  

6. Taksonomi Bloom versi aslinya lebih ditujukan untuk dosen-dosen, padahal 

dalam dunia pendidikan tidak hanya dosen yang berperan untuk 

merencanakan kurikulum, pembelajaran, dan penilaian. Oleh sebab itu 

dibutuhkan sebuah revisi taksonomi yang dapat lebih luas menjangkau 

seluruh pelaku dalam dunia pendidikan. Perubahan dari kerangka pikir asli ke 

revisinya diilustrasikan pada gambar berikut. 46 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Gambar 2. 1  
Perubahan dari Kerangka Pikir Taksonomi Bloom ke Revisi Anderson dan 

Karthwohl47 

                                                             

46Husamah,dkk, Belajar dan Pembelajaran (Malang: Universitas Muhammadiyah Malang 

(UUM), 2016), h. 145-149. 

47Husamah,dkk, Belajar dan Pembelajaran, h. 151. 
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Berdasarkan gambar di atas dapat diketahui perubahan taksonomi dari kata 

benda (dalam taksonomi Bloom) menjadi kata kerja (dalam taksonomi revisi). 

Perubahan ini dibuat agar sesuai dengan tujuan-tujuan pendidikan. Tujuan-tujuan 

pendidikan mengindikasikan bahwa siswa akan dapat melakukan sesuatu (kata 

kerja) dengan sesuatu (kata benda). Kategori pengetahuan dalam taksonomi Bloom 

berubah menjadi mengingat. Bentuk kata kerja mengingat mendeskripsikan 

tindakan yang tersirat dalam kategori pengetahuan aslinya; tindakan pertama yang 

dilakukan oleh siswa dalam belajar pengetahuan adalah mengingatnya. Kategori 

pemahaman menjadi memahami. Pemahaman merupakan tingkat memahami yang 

paling rendah. Pemahaman terbatas pada hanya memahami tentang apa yang 

sedang dikomunikasikan tanpa menghubungkannya dengan materi lain. Perubahan 

dari pemahaman menjadi memahami karena dalam pemilihan nama-nama kategori, 

mempertimbangkan keluasan pemakaian istilah tersebut oleh banyak guru 

Kategori aplikasi menjadi mengaplikasikan. Dalam kategori ini hanya 

terjadi perubahan dari kata benda menjadi kata kerja. Kategori analisis menjadi 

menganalisis. Dalam kategori ini hanya terjadi perubahan dari kata benda menjadi 

kata kerja. Kategori sintesis menjadi mencipta. Mencipta melibatkan proses 

menyusun elemen-elemen menjadi sebuah kesatuan yang koheren dan fungsional 

yang akhirnya dapat menghasilkan sebuah produk baru yang belum pernah ada 

sebelumnya. Sintesis hanya terbatas pada memadukan elemen-elemen dan bagian-

bagian untuk membentuk satu kesatuan dengan melibatkan proses mengolah 

potongan-potongan, bagian-bagian, elemen-elemen dan mengatur serta 

memadukan sedemikian rupa sehingga membentuk sebuah pola atau struktur yang 

sebelumnya tidak jelas. Kategori evaluasi menjadi mengevaluasi. Dalam kategori 

ini hanya terjadi perubahan dari kata benda menjadi kata kerja. 
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Perubahan pengetahuan dalam taksonomi Bloom menjadi dimensi tersendiri 

yaitu dimensi pengetahuan dalam taksonomi revisi. Pengetahuan tetap 

dipertahankan dalam taksonomi revisi namun berubah menjadi dimensi tersendiri 

karena diasumsikan bahwa setiap kategori-kategori dalam taksonomi 

membutuhkan pengetahuan sebagai apa yang harus dipelajari oleh siswa. 

Taksonomi revisi memiliki dua dimensi yaitu dimensi pengetahuan dan dimensi 

kognitif proses. Sehingga taksonomi Bloom ranah kognitif yang telah direvisi 

Anderson dan Krathwohl yakni: mengingat (remember), memahami/mengerti 

(understand), menerapkan (apply), menganalisis (analyze), mengevaluasi 

(evaluate), dan menciptakan (create). 

Proses tingkatan pembelajaran dalam ranah kognitif pada taksonomi Bloom 

revisi oleh Anderson & Krathwohl  terbagi menjadi tiga bagian yaitu LOTS (Lower 

Order Thinking Skill), MOTS (Medium Order Thinking Skill), dan HOTS (Higher 

Order Thinking Skill). Pembagian tersebut dapat dijelaskan melalui tabel berikut.48 

Tabel 2. 2  
Pembagian Tingkatan Proses Kognitif 

Proses Kognitif Definisi 

C1 LOTS Mengingat 
Mendapatkan pengetahuan yang relevan melalui 
ingatan 

C2 

MOTS 

Memahami 
Membangun arti dari proses pembelajaran, 
komunikasi lisan, informasi tertulis, dan gambar 

C3 
Menerapkan 

atau 
Mengaplikasi 

Menerapkan atau mengaplikasikan prosedur di 
dalam situasi yang tidak biasa 

C4 

HOTS 

 
Menganalisis 

Pemecahan materi ke dalam beberapa bagian 
dan menentukan bagaimana bagian-bagian 
tersebut saling terhubung antarbagian dan ke 
struktur atau tujuan keseluruhan  

C5 
Menilai/ 

Mengevaluasi 
Membuat pertimbangan berdasarkan standar 

C6 
Mengreasi/ 
Mencipta 

Meletakkan beberapa unsur secara bersamaan 
guna membentuk keseluruhan secara utuh atau 
fungsional, menyusun kembali unsur-unsur 
tersebut ke dalam pola atau struktur baru 

                                                             

48Febi Ariani Saragih, “Penerapan Metode HOTS (Higher Order Thinking Skill) dalam 

Pembelajaran Bahasa Jepang”, Journal Of Japanese Language Education & Linguistics, 3 No. 2 

(Agustus, 2019), h. 151. 
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Revisi taksonomi yang dilakukan oleh Anderson dan Karthwohl 

mendeskripsikan perbedaan antara dimensi proses kognitif dengan dimensi 

pengetahuan (pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, dan metakognitif). 

Berikut penjelasannya:  

1. Dimensi Proses Kognitif  

Dimensi proses kognitif menurut Anderson dan Karthwohl:  

a. Mengingat, didefinisikan sebagai ingatan terhadap hal-hal yang telah dipelajari 

sebelumnya. Kemampuan ini merupakan kemampuan awal meliputi 

kemampuan mengetahui sekaligus menyampaikan ingatannya bila diperlukan. 

Hal ini termasuk mengingat bahan-bahan, benda, fakta, gejala, dan teori. Hasil 

belajar dari pengetahuan merupakan tingkatan rendah 

b. Memahami, didefinisikan sebagai kemampuan untuk memahami materi atau 

bahan. Proses pemahaman terjadi karena adanya kemampuan menjabarkan suatu 

materi ke materi lain. Pemahaman juga dapat ditunjukkan dengan kemampuan 

memperkirakan kecenderungan, kemampuan meramalkan akibat dari berbagai 

penyebab suatu gejala. Hasil belajar dari pemahaman lebih maju dari ingatan 

sederhana, hafalan, atau pengetahuan tingkat rendah. 

c. Menerapkan, merupakan kemampuan untuk menggunakan materi yang telah 

dipelajari dan dipahami ke dalam situasi konkrit atau baru. Kemampuan ini 

mencakup penggunaan pengetahuan, aturan, rumus, konsep, prinsip, hukum, dan 

teori. Hasil belajar untuk kemampuan menerapkan ini tingkatannya lebih tinggi 

dari pemahaman. 

d. Menganalisis, merupakan kemampuan untuk menguraikan materi ke dalam 

bagian-bagian atau komponen-komponen yang lebih terstruktur dan mudah 

dimengerti. Kemampuan menganalisis termasuk mengidentifikasi bagian-

bagian serta mengenali atau mengemukakan organisasi antar bagian tersebut. 
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Hasil belajar analisis merupakan tingkat kognitif yang lebih tinggi dari 

kemampuan memahami dan menerapkan, karena untuk memiliki kemampuan 

menganalisis, seseorang harus mampu memahami substansi sekaligus struktur 

organisasinya 

e. Mengevaluasi, merupakan jenjang berpikir paling tinggi dalam ranah kognitif 

menurut taksonomi Bloom. Penilaian atau evaluasi diri merupakan kemampuan 

seseorang untuk membuat pertimbangan terhadap suatu situasi, nilai atau ide. 

f. Sintesis atau mencipta, kemampuan berpikir yang merupakan kebalikan proses 

berpikir analisis, sintesis merupakan proses yang memadukan bagianbagian atau 

unsur-unsur secara logis sehingga menjelma menjadi suatu pola yang terstruktur 

atau berbentuk pola baru.49 

2. Dimensi Pengetahuan 

Dimensi pengetahuan terdiri dari pengetahuan faktual, konseptual, 

prosedural, dan metakognitif. Berikut penjelasannya: 

a. Pengetahuan Faktual 

Pengetahuan faktual mengetahui elemen dasar yang harus diketahui para 

peserta didik jika mereka akan dikenalkan dengan suatu disiplin atau untuk 

memecahkan masalah apapun di dalamnya. Elemen-elemen biasanya merupakan 

simbol yang berkaitan dengan beberapa referensi konkret, atau "benang-benang 

simbol" yang menyampaikan informasi penting. Sebagian terbesar, pengetahuan 

faktual muncul pada tingkat abstraksi yang relatif rendah. Dua bagian yaitu:  

1) Pengetahuan terminologi (istilah) termasuk nama-nama dan simbol-simbol 

verbal dan nonverbal tertentu (misalnya kata-kata, angka-angka, tanda-tanda, 

dan gambar-gambar) 

                                                             

49Hikmatu Ruwaida, “Proses Kognitif dalam Taksonomi Bloom Revisi: Analisis 

Kemampuan Mencipta (C6) pada Pembelajaran Fikih di MI Miftahul Anwar Desa Banua Lawas”, 

al-Madrasah:Jurnal Ilmiah Pendidikan Madrasah Ibtidaiyah, 4 No. 1 (Kalimantan Selatan, 2019),  

h. 55-60.   
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2) Pengetahuan yang detail dan elemen-elemen yang spesifik mengacu pada 

pengetahuan peristiwa-peristiwa, tempat-tempat, orang-orang, tanggal, 

sumber informasi, dan semacamnya.50 

b. Pengetahuan Konseptual 

Pengetahuan konseptual mengetahui hubungan antar elemen sehingga 

memiliki fungsi. Pengetahuan konseptual meliputi skema-skema, model-model 

mental, atau teori-teori eksplisit dan implisit dalam model-model psikologi kognitif 

yang berbeda. Pengetahuan konseptual terbagi menjadi tiga jenis:  

1) Pengetahuan tentang klasifikasi/kategori: termasuk kategori, pembagian, dan 

penyusunan spesifik yang digunakan dalam pokok bahasan yang berbeda. 

Seperti kelompok tanaman ditinjau dari akarnya, klasifikasi hewan, dan 

sebagainya 

2) Pengetahuan tentang prinsip dan generalisasi, cenderung mendominasi suatu 

disiplin ilmu-ilmu dan digunakan untuk mempelajari fenomena atau 

memecahkan masalah-masalah dalam disiplin ilmu. Seperti phtagoras, 

jumlah sudut dalam segitiga, dan sebagainya. 

3) Pengetahuan tentang teori, model, dan struktur: termasuk pengetahuan 

mengenai prinsip-prinsip dan generalisasi-generalisasi bersama dengan 

hubungan-hubungan di antara mereka yang menyajikan pandangan sistemis, 

jelas, dan bulat mengenai suatu fenomena, masalah, atau pokok bahasan yang 

kompleks. Seperti hukum Newton, teori gravitasi bumi, model atom Bohr, 

struktur atom inti, dan sebagainya.51 

c. Pengetahuan Prosedural 

Pengetahuan prosedural yaitu pengetahuan mengenal bagaimana melakukan 

                                                             

50Ridwan Abdullah Sani, Inovasi Pembelajaran, h. 55.  

51Ridwan Abdullah Sani, Inovasi Pembelajaran, h. 56.   
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sesuatu. Hal ini dapat berkisar dari melengkapi latihan-latihan yang cukup rutin 

hingga memecahkan masalah-masalah baru. Pengetahuan prosedural sering 

mengambil bentuk dari suatu rangkaian langkah-langkah yang akan diikuti. Hal ini 

meliputi pengetahuan keahlian-keahlian, algoritma-algoritma, teknik-teknik, dan 

metode-metode secara kolektif disebut sebagai prosedur-prosedur. Pengetahuan 

prosedural terbagi menjadi tiga jenis: 

1) Pengetahuan tentang keterampilan dan algoritma. Seperti menggambar 

dengan cat air, membuat cangkokan, algoritma pembagian bilangan bulat, dan 

sebagainya. 

2) Pengetahuan tentang teknik dan metode. Seperti teknik wawancara, metode 

penelitian eksperimen, dan sebagainya. 

3) Pengetahuan tentang kriteria untuk menentukan prosedur. Seperti kriteria 

untuk dapat menguji Anava, kriteria untuk menentukan penggunaan prosedur 

membuka jendela darurat pesawat, dan sebagainya. 

d. Pengetahuan Meta kognitif 

Pengetahuan metakognitif yaitu pengetahuan tentang kognisi sendiri dan 

pengetahuan tentang kapan menggunakan pengetahuan konseptual dan prosedural. 

Pengetahuan metakognitif adalah pengetahuan mengenal kesadaran secara umum 

sama halnya dengan kewaspadaan dan pengetahuan tentang kesadaran pribadi 

seseorang. Penekanan kepada peserta didik untuk lebih sadar dan bertanggung 

jawab terhadap pengetahuan dan pemikiran mereka sendiri. Perkembangan para 

peserta didik akan menjadi lebih sadar dengan pemikiran mereka sendiri sama 

halnya dengan lebih banyak mereka mengetahui kesadaran secara umum, dan 

ketika mereka bertindak dalam kewaspadaan ini, mereka akan cenderung belajar 

lebih baik. Pengetahuan meta kognisi terbagi menjadi tiga jenis: 
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1) Pengetahuan strategi. Pengetahuan strategi adalah pengetahuan mengenai 

strategi-strategi umum untuk pembelajaran, berpikir, dan pemecahan 

masalah. Seperti membuat intisari/rangkuman untuk mempelajari isi dan 

struktur sebuah buku. 

2) Pengetahuan mengenai tugas kognitif, termasuk pengetahuan kontekstual dan 

kondisional. Para peserta didik mengembangkan pengetahuan mengenai 

strategi-strategi pembelajaran dan berpikir, pengetahuan ini mencerminkan 

baik strategi-strategi umum apa yang digunakan dan bagaimana mereka 

menggunakan. Seperti pengetahuan tentang maksud guru meminta peserta 

didik mengerjakan tugas tertentu, mengetahui kapan perlu membuat 

rangkuman ketika membaca bagian tertentu, dan sebagainya. 

3) Pengetahuan tentang diri sendiri. Seperti mengetahui kelebihan dan 

kekurangan pendapatnya sendiri tentang sebuah topik , kesadaran tentang 

tingkat pengetahuannya sendiri, dan sebagainya.52  

Kombinasi dimensi pengetahuan dan dimensi proses kognitif dapat dilihat 

pada tabel di bawah ini: 

Tabel 2. 3  
Kombinasi Dimensi Pengetahuan dan Proses Kognitif 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             

52Ridwan Abdullah Sani, Inovasi Pembelajaran, h. 56.  
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C. Pembelajaran Alquran Hadis 

1. Pengertian Pembelajaran Alquran Hadis 

Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2003 pasal 1 ayat 20 

telah menjelaskan mengenai pengertian pembelajaran, yaitu sebagai berikut: 

Pembelajaran adalah proses interaksi siswa dengan pendidik dan sumber 
belajar pada suatu lingkungan belajar.53 

Berdasarkan pengertian tersebut, dalam pembelajaran terdapat tiga unsur 

yang saling berinteraksi, yaitu; siswa, pendidik, dan sumber belajar.  

Lebih lanjut menurut Corey dalam Abdul Majid mendefinisikan 

pembelajaran adalah suatu proses mengelola lingkungan seseorang dengan sengaja 

untuk menggiringnya turut serta dalam tingkah laku tertentu. Corey pun 

menambahkan bahwa pembelajaran merupakan bagian khusus dari pendidikan.54  

Sedangkan Dewey dalam Ahmad Susanto berpendapat bahwa bermaknanya 

suatu pembelajaran dilihat ketika peserta didik melakukan suatu kegiatan belajar, 

artinya peserta didik dapat dikatakan mengikuti pembelajaran jika peserta didik 

tersebut terlibat aktif secara langsung dalam hal yang telah dia pelajari.55 

Berdasarkan pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa pembelajaran 

adalah serangkaian kegiatan yang menghadirkan interaksi antara pendidik, peserta 

didik, dan sumber belajar, yang dilakukan dengan mengelola lingkungan secara 

sengaja untuk kemudahan belajar peserta didik. Pembelajaran akan lebih optimal 

dan mencapai tujuan yang diharapkan jika peserta didik terlibat secara aktif. 

Mata pelajaran Alquran Hadis adalah bagian dari mata pelajaran Pendidikan 

Agama Islam pada MTs yang dimaksudkan untuk memberikan motivasi, 

                                                             

53Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan 

Nasional beserta Penjelasannya, h. 4. 

54Abdul Majid, Strategi Pembelajaran (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2013), h. 15. 

55Ahmad Susanto, Teori Belajar dan Pembelajaran di Sekolah Dasar, (Jakarta: Prenada 

Media Grup, 2015), h. 69. 
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bimbingan, pemahaman, kemampuan dan penghayatan terhadap isi yang 

terkandung dalam Alquran dan Hadis sehingga dapat diwujudkan dalam perilaku 

sehari-hari sebagai perwujudan iman dan taqwa kepada Allah swt. 

Pelajaran Alquran Hadis bertujuan agar peserta didik gemar membaca 

Alquran Hadis dengan benar, serta mempelajarinya memahami, meyakini 

kebenarannya dan mengamalkan ajaran-ajaran dan nilai-nilai yang terkandung di 

dalamnya sebagai petunjuk dan pedoman dalam seluruh aspek kehidupannya.56  

Pembelajaran al-Qur'an Hadis merupakan salah satu yang menentukan 

dalam pembentukan watak dan kepribadian peserta didik. Mata pelajaran al-Qur'an 

Hadis memiliki kontribusi dalam memberikan motivasi kepada peserta didik untuk 

mempraktikkan nilai-nilai keyakinan keagamaan dan akhlakul karimah dalam 

kehidupan sehari-hari. 

2. Tujuan Pembelajaran Alquran Hadis 

Tujuan pembelajaran Alquran Hadis telah dijelaskan di dalam Peraturan 

Menteri Agama RI, yaitu sebagai berikut: 

1) Meningkatkan kecintaan siswa terhadap al-Qur'an dan Hadis, 2) 
Membekali siswa dengan dalil-dalil yang terdapat dalam al-Qur'an dan Hadis 
sebagai pedoman dalam menyikapi dan menghadapi kehidupan, dan 3) 
Meningkatkan kekhusukan siswa dalam beribadah terutama shalat, dengan 
menerapkan hukum bacaan tajwid serta isi kandungan surat atau ayat dalam 
surat-surat pendek yang mereka baca.57 

Berdasarkan penjelasan di atas dapat dipahami bahwa sistem pendidikan 

MTs, pelajaran Alquran Hadis adalah unsur mata pelajaran Pendidikan Agama 

Islam (PAI) yang berperan dalam memberikan materi agama kepada peserta didik 

supaya dapat memahami isi dari Alquran dan Hadis dan penerapan nilai-nilai dalam 

kehidupannya. Oleh karenanya tujuan pengajaran Alquran Hadis untuk membantu 

                                                             

56Muhammad Aman Ma’mun, “Kajian Pembelajaran Baca Tulis al-Qur’an Annaba”, 

Jurnal Pendidikan Islam, 4 No. 1, (Maret, 2018), h. 54.  

57Kementerian Agama RI, Peraturan Menteri RI (Jakarta: Departemen Agama RI, 2008), 

h. 49. 
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pemahaman penguasaan ilmu secara teoritis dan lebih luas untuk membentuk sikap, 

kepribadian, dan sekaligus mengamalkan isi kandungan dari Alquran dan Hadis 

sebagai petunjuk hidup dalam kehidupan sehari-hari. 

3. Ruang Lingkup Pembelajaran Alquran Hadis 

 Ruang lingkup pembelajaran al-Qur'an Hadis di MTs meliputi: 

1) Membaca dan menulis yang merupakan unsur penerapan ilmu tajwid, 2) 
Menerjemahkan makna (tafsir) yang merupakan pemahaman interpretasi 
ayat, dan hadis dalam memperkaya khazanah intelektual, dan 3) Menerapkan 
isi kandungan ayat atau hadis yang merupakan unsur pengamalan nyata dalam 
kehidupan sehari-hari. 

Dapat dipahami bahwa MTs sebagai pendidikan keagamaan merupakan 

pendidikan yang mempersiapkan peserta didik untuk dapat menjalankan peranan 

yang menuntut penugasan pengetahuan khusus tentang ajaran agama Islam. Mata 

pelajaran Alquran Hadis adalah mata pelajaran yang memberikan bekal kepada 

peserta didik sebagaimana ruang lingkup yang telah dijelaskan di atas untuk 

memahami dan mengamalkan Alquran dan Hadis sebagai sumber ajaran Islam 

dalam kehidupan sehari-hari 

D. Kerangka Pikir 

Pendidik dituntut untuk kreatif dan inovatif dalam menciptakan suasana 

belajar yang melibatkan peserta didik secara aktif selama proses pembelajaran 

dengan menggunakan strategi atau model pembelajaran yang efektif. 

Pembelajaran yang melibatkan peserta didik secara aktif, menyenangkan, 

dan menarik tidak dapat tercipta jika hanya menggunakan model pembelajaran 

yang menjadikan pendidik sentral dari semua tahapan pembelajaran. Pendidik perlu 

model pembelajaran yang efektif melibatkan peserta didik selama proses 

pembelajaran. Berikut ini kerangka berpikir yang digunakan dalam penelitian ini. 
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Gambar 2. 2  
Kerangka Pikir 
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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

A. Jenis, Desain dan Lokasi Penelitian 

 

Berikut ini jenis dan lokasi penelitian yang dipilih oleh peneliti untuk 

melakukan penelitian 

1. Jenis Penelitian 

Metode penelitian adalah cara teratur yang digunakan untuk melaksanakan 

suatu pekerjaan agar tercapai dengan yang dikehendaki. Sebelum melaksanakan 

sebuah penelitian, seseorang peneliti harus menentukan metode atau cara-cara yang 

akan digunakannya. Hal tersebut dilakukan agar pelaksanaan penelitian berjalan 

dengan teratur dan dikehendaki sesuai dengan tujuan yang telah ditentukan. Metode 

penelitian adalah cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan 

tertentu. Metode penelitian eksperimen dapat diartikan sebagai metode penelitian 

yang digunakan untuk mencari pengaruh perlakuan tertentu terhadap yang lain 

dalam kondisi yang terkendalikan”. Metode eksperimen terbagi dalam tiga 

kelompok besar, yaitu pre-experimental, true experimental dan quasi experimental.  

Penelitian ini adalah penelitian eksperimen semu atau quasi eksperimental. 

Bentuk penelitian eksperimen semu tidak dapat memberikan kontrol secara 

menyeluruh. Eksperimen semu (quasi-eksperimental design) merupakan desain 

yang di dalamnya, peneliti memilih dua atau lebih kelompok subyek yang sudah 

ada kemudian memberikan perlakuan eksperimental.1 Jadi, metode penelitian ini 

peneliti gunakan karena dalam penelitian ini terdapat dua kelompok sampel 

penelitian, yang di dalamnya terdiri dari kelompok kontrol yang tidak mendapatkan 

perlakuan dan kelompok yang lainnya diberikan perlakuan atau eksperimen.  

                                                             

1Ibnu Hadjar, Dasar-dasar Metodologi Penelitian Kuantitatif dalam Pendidikan (Cet. I; 

Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1999), h. 334.   
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2. Desain Penelitian 

Bentuk desain eksperimen yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

desain kelompok kontrol non-ekuivalen atau the nonequivalent control group 

design dengan desain ini, baik kelompok eksperimen maupun kelompok kontrol 

dibandingkan, kelompok tersebut dipilih dan ditempatkan tanpa melalui 

randomisasi. Adanya pre-test sebelum perlakuan, baik untuk kelompok eksperimen 

maupun kelompok kontrol dan digunakan sebagai dasar dalam menentukan 

perubahan. Pemberian post-test menunjukkan seberapa jauh akibat perlakuan.  

Berdasarkan pemaparan di atas, maka dalam penelitian ini peneliti akan 

melibatkan dua kelompok sampel yaitu kelompok eksperimen dan kelompok 

kontrol. Kelompok eksperimen diberikan perlakuan dengan menyampaikan materi 

dengan menerapkan model pembelajaran VCT, sedangkan kelompok kontrol 

diberikan perlakuan dengan menyampaikan materi dengan menerapkan model 

pembelajaran konvensional yang berpusat pada pendidik. 

3. Lokasi Penelitian 

Lokasi penelitian ini akan dilaksanakan di MTs Tassbeh Baitul Qur’an 

Kabupaten Pinrang. Sekolah ini bertempat di Kelurahan Salo , Kecamatan Watang 

Sawitto, Kabupaten Pinrang. Pertimbangan dari pemilihan lokasi penelitian ini 

adalah didasarkan pada kesempatan, biaya, waktu, alat dan tenaga yang peneliti 

miliki selaku pihak yang melakukan penelitian. Selain itu, pemilihan lokasi 

penelitian yang lebih mendasar ialah dapat bekerjasama dengan pihak sekolah 

terutama guru Alquran Hadis di MTs Tassbeh Baitul Qur’an Kabupaten Pinrang. 

B. Pendekatan Penelitian 

Pendekatan penelitian merupakan pendekatan yang digunakan untuk 

menjelaskan perspektif dalam membahas objek penelitian. Bagian ini memiliki dua 

perspektif, yaitu pendekatan metodologi dan pendekatan studi atau keilmuan. 
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1. Pendekatan Metodologi  

Pendekatan metodologi yang digunakan adalah pendekatan yang bercorak 

positivistic (kuantitatif). Dikatakan demikian, karena fakta yang diteliti adalah fakta 

yang dapat diobservasi, dapat dihitung, dan dapat diukur. 

2. Pendekatan Pedagogik  

Arti dari pedagogik adalah praktek cara seseorang mengajar dan ilmu 

pengetahuan mengenai prinsip dan metode membimbing, mengawasi pelajaran dan 

dengan satu perkataan yang disebut pendidikan. Dalam penelitian ini penulis 

menggunakan pendekatan pedagogik karena tujuan penelitian ini untuk 

mendeskripsikan pengaruh penerapan model pembelajaran VCT terhadap 

kemampuan kognitif peserta didik pada pembelajaran Alquran Hadis di MTs 

Tassbeh Baitul Qur’an Kabupaten Pinrang. 

C. Populasi dan Sampel 

1. Populasi 

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas: objek/subjek yang 

mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk 

dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya.2 

Sulaiman Saat dan Sitti Mania menjelaskan populasi selalu terkait dengan 

jumlah atau keseluruhan dari subyek/obyek yang diteliti. Penelitian populasi 

tergambar pada judul atau rumusan masalah penelitian. Misalnya subyek penelitian 

adalah peserta didik pada suatu sekolah, maka populasinya adalah keseluruhan 

peserta didik pada sekolah itu, kalau judul penelitian hanya mencantumkan pada 

kelas tertentu, maka populasinya adalah seluruh peserta didik pada kelas itu. 

                                                             

2Kamaluddin Tajibu, Metode Penelitian Komunikasi (Cet. I; Makassar: Alauddin 

University Press, 2013), h. 165.  
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Penggunaan populasi berlaku pada bagi penelitian kuantitatif, dan tidak berlaku 

pada penelitian kualitatif.3 

Populasi yang ditetapkan dalam penelitian ini yaitu seluruh peserta didik di 

Kelas VIII di MTs Tassbeh Baitul Qur’an Kabupaten Pinrang yang berjumlah 

sebanyak 98 orang peserta didik. 

Tabel 3. 1  
Populasi MTs Tassbeh Baitul Qur’an Kabupaten Pinrang Kelas VIII 

Kelas Jumlah Peserta Didik 

VIII 1 34 Orang 

VIII 2 30 Orang 

VIII 3 34 Orang 

Total 98 Orang 

Sumber Data: Tata Usaha MTs Tassbeh Baitul Qur’an Kabupaten Pinrang 

2. Sampel 

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh 

populasi tersebut.4 Terdapat beberapa teknik dalam menentukan sampel yang dapat 

dilakukan dan hasilnya dapat mewakili semua populasi. Sampel pada penelitian ini 

yaitu kelas VIII 1 dan VIII 2 yang keduanya berjumlah 34 orang peserta didik. 

Sehingga keseluruhan sampel sebanyak 68 peserta didik.  

Teknik pengambilan sampel yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian 

ini adalah Purposive Sampling, yakni teknik penentuan sampel dengan 

pertimbangan tertentu. Teknik sampel dilakukan dengan pertimbangan setelah 

melakukan wawancara dengan pendidik Alquran Hadis. Peneliti mengambil sampel 

kelas VIII 1 dan VIII 2 sebagai pertimbangan karena berdasarkan data empirik yang 

didapatkan di lapangan guru Alquran Hadis mengatakan bahwa peserta didik di 

                                                             

3Sulaiman Saat dan Sitti Mania, Pengantar Metodologi Penelitian Panduan Bagi Peneliti 

Pemula (Cet. I; Makassar: Penerbit SIBUKU, 2018), h.56.  

4Sugiyono, Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, R&D (Bandung: Alfabeta, 2014), 

h. 81.   
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kelas tersebut memiliki keterlambatan paham terhadap materi pembelajaran dan 

berdasarkan  pengakuan peserta didik di kelas tersebut, dan jumlah peserta didik di 

kelas VIII 1 dan VIII 2 jumlahnya sama.  

Tabel 3. 2  
Sampel MTs Tassbeh Baitul Qur’an Kabupaten Pinrang Kelas VIII 

Kelas Jumlah Peserta Didik 

VIII 1 34 Orang 

VIII 3 34 Orang 

Sumber Data: Tata Usaha MTs Tassbeh Baitul Qur’an Kabupaten Pinrang 

D. Metode Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling utama dalam 

penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Teknik 

pengumpulan data adalah cara-cara yang digunakan oleh peneliti untuk 

mengumpulkan data yang dibutuhkan untuk menjawab rumusan masalah pada 

penelitian.5 Untuk mengumpulkan data yang berhubungan dengan materi pokok 

penelitian ini penulis menggunakan dengan dua cara, yaitu: 

1. Kuesioner (Angket)  

Kuesioner atau yang sering dikenal dengan angket merupakan metode 

pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan 

atau pernyataan tertulis kepada responden untuk dijawabnya.6 Variabel yang akan 

diukur dijabarkan menjadi indikator variabel. Indikator tersebut dijadikan sebagai 

titik tolak ukur untuk menyusun item-item instrumen yang dapat berupa pertanyaan 

atau pernyataan.7 Angket dalam penelitian ini menggunakan alat ukur skala Likert. 

Skala ini menilai sikap atau tingkah laku yang diinginkan oleh peneliti dengan cara 

                                                             

5Suharsimi Arikunto, Manajemen Penelitian (Cet. III; Jakarta: Rineka Cipta, 1995), h. 134.  

6Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D, h. 

142 

7 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D, h. 134-135. 
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mengajukan beberapa pernyataan dengan pilihan alternatif empat kategori jawaban 

yang akan dipilih responden untuk melihat penerapan model pembelajaran VCT 

pada skala ukur yang telah disediakan, misalnya sangat sesuai (SS), sesuai (S), tidak 

sesuai (TS), dan sangat tidak sesuai (STS) dengan memberikan tanda checklist (√). 

2. Tes  

Tes dilakukan untuk mengetahui kemampuan kognitif peserta didik setelah 

melakukan penerapan pembelajaran. Tes merupakan instrument atau alat untuk 

mengukur perilaku atau kinerja (performance) seseorang.8 Tes adalah serentetan 

pertanyaan atau latihan serta alat lain yang digunakan untuk mengukur 

keterampilan, pengetahuan intelegensi, kemampuan atau bakat yang dimiliki 

individu atau kelompok. Tes hasil belajar dapat digunakan untuk menilai kemajuan 

belajar dan mencari masalah-masalah dalam belajar. Tes hasil belajar pada 

penelitian ini adalah pre-test dan post-test. Pretest merupakan tes awal sebelum 

dilakukan eksperimen pada sampel penelitian dan menjadi langkah awal dalam 

penyamaan kondisi antara kelas control dan kelas eksperimen. Sedangkan post-test 

digunakan untuk uji akhir eksperimen dengan tujuan untuk mendapatkan nilai 

sampel pada kelas kontrol dan kelas eksperimen, dimana kelas eksperimen 

diberikan perlakuan berupa penerapan model pembelajaran VCT.  

E. Instrumen Penelitian 

Instrumen penelitian merupakan alat yang digunakan dalam pengumpulan 

data atau informasi yang berkaitan dengan penelitian. Instrumen penelitian 

merupakan suatu alat yang dipergunakan dalam mengukur fenomena atau gejala 

alam maupun sosial yang diamati oleh peneliti. Semua fenomena ini disebut 

                                                             

8Sukardi, Metodologi Penelitian Pendidikan (Jakarta: Bumi Aksara,2003), h. 21.  
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variabel penelitian. Adapun instrumen pengumpulan data yang digunakan pada 

penelitian ini adalah:  

1. Angket 

Adapun jenis angket yang digunakan ialah angket tertutup. Di mana alat 

ukur yang digunakan ialah skala Likert. Angket digunakan untuk mengetahui 

pengaruh penerapan model pembelajaran VCT terhadap kemampuan kognitif 

peserta didik pada pembelajaran Alquran Hadis di MTs Tassbeh Baitul Qur’an 

Kabupaten Pinrang. Adapun sistem penskoran pada instrumen sebagai berikut: 

Tabel 3. 3  
Pedoman Pemberian Skor Instrument Angket 

Pernyataan Positif (Favourable) Pernyataan Negatif (Unfavourable) 

Jawaban Nilai Jawaban Nilai 

Sangat Sesuai(SS) 4 Sangat Sesuai (SS) 1 

Sesuai (S) 3 Sesuai (S) 2 

Tidak Sesuai (TS) 2 Tidak Sesuai (TS) 3 

Sangat Tidak Sesuai (STS) 1 Sangat Tidak Sesuai (STS) 4 

2. Tes 

Tes digunakan untuk mengukur kemampuan kognitif peserta didik di kelas 

VIII MTs Tassbeh Baitul Qur’an Kabupaten Pinrang pada pembelajaran Alquran 

Hadis.  

Butir soal ini terdiri dari: 

a. Tes awal (pre-test), yaitu tes awal yang diberikan pada peserta didik untuk 

mengetahui kemampuan awal sebelum diberi perlakuan (treatment). 

b. Tes akhir (pre-test), yaitu tes yang diberikan pada peserta didik setelah diberi 

perlakuan (treatment).  

Butir soal yang digunakan peneliti adalah butir soal tertulis dalam bentuk 

essay. Tes disusun dan dikembangkan sendiri oleh peneliti sebanyak 5 item soal 
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setiap satu materi atau bab. Setiap item soal yang benar diberi skor sesuai dengan 

kategori yang dibuat peneliti, sedangkan setiap item soal yang terjawab salah atau 

tidak terjawab sesuai dengan kunci jawaban diberi skor 0.  

F. Uji Validitas dan Reliabilitas Instrumen 

1. Validitas Instrumen 

 Syarat sebuah instrumen untuk dikatakan valid jika instrumen tersebut 

mampu mengukur sesuatu yang harusnya diukur, sebuah instrumen dikatakan valid 

jika mampu mengungkapkan data dari variabel yang diteliti secara tepat.9 Uji 

validitas sebuah instrumen terdiri dari 2 jenis, yaitu; validitas isi dan validitas 

konstruktif. Pengertian validitas isi adalah ketetapan instrumen yang digunakan 

dilihat dari segi materi yang akan diteliti, sedangkan validitas konstruktif mengarah 

kepada asumsi bahwa instrumen yang dipakai memiliki satu definisi operasional 

yang tepat dari sebuah konsep teoritis yang dapat diukur dan diamati.10 

Berdasarkan pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa validitas adalah 

aspek penting dalam sebuah alat evaluasi, dan instrumen tersebut dapat dikatakan 

valid jika mampu mengukur yang diinginkan dengan tepat. Dengan kata lain, 

validitas berkaitan dengan ketepatan instrumen atau alat ukur. 

Uji validitas instrumen yang digunakan pada penelitian ini menggunakan 

rumus product moment correlation atau korelasi produk momen. Dengan 

menggunakan rumus tersebut, dapat dilihat korelasi skor masing-masing butir 

pertanyaan atau soal tes yang digunakan. Rumusnya adalah sebagai berikut: 

 

 

                                                             

9Sugiyono, Metodologi Penelitian Kombinasi (Bandung: Alfabeta, 2015), h. 168.  

10Suharsimi Arikunto, Dasar-Dasar Evaluasi Pendidikan, h. 33. 
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rxy : 
𝑁  (∑ 𝑋𝑌)−(∑ 𝑋) (∑ 𝑌)

√(𝑁 ∑ 𝑥2−(∑ 𝑥 )2) (𝑁 ∑ 𝑌2 −(∑ 𝑌)2 )
 

 Keterangan: 

xyr : koefisien korelasi variabel X dan Y 

X : jumlah skor dalam distribusi X  

Y : jumlah skor dalam distribusi Y 

N : jumlah subyek keseluruhan item.11 

Kriteria pengujian validitas adalah setiap item instrumen dikatakan valid 

jika tabelxy rr  , yang di mana r tabel diperoleh dari nilai kritis r  produk momen.  

2. Reliabilitas Instrumen 

 Reliabilitas suatu tes atau instrumen adalah tingkatan ketetapan atau 

konsistensi sebuah instrumen dalam mengukur sesuatu yang ingin diukur. 

Reliabilitas merujuk kepada sejauh mana suatu hasil pengukuran relatif konsisten, 

bahkan jika pengukuran tersebut dilakukan berulang kali. Jika seandainya hasil 

yang didapat berubah-ubah, perubahan yang terjadi bisa dikatakan tidak berarti.12 

 Dapat disimpulkan bahwa instrumen penelitian yang digunakan dapat 

dikatakan reliable ketika instrumen tersebut digunakan berulang kali untuk 

mengukur objek yang sama, akan menghasilkan data yang sama.  

 Rumus yang digunakan untuk mengukur reliabilitas instrumen pada 

penelitian ini adalah rumus alpha, karena tujuan dari penggunaan rumus ini adalah 

mencari reliabilitas instrumen yang skornya bukan 1 atau 0, misalnya soal 

berbentuk uraian atau angket.13 

 Adapun rumus alpha tersebut sebagai berikut: 

                                                             

11Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek (Cet. XIII; Jakarta: 

PT. Rineka Cipta, 2006), h. 160. 

12Suharsimi Arikunto, Dasar-dasar Evaluasi Pendidikan, h. 86.  

13Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, kualitatif, dan R&D, h. 

209.  
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Keterangan: 

11r : reliabilitas instrumen 

k : banyaknya butir pernyataan atau banyaknya soal 

 2

b : jumlah varians butir 

2

t : varians total.14 

 Hasil dari perhitungan menggunakan rumus alpha tersebut selanjutnya 

dikonsultasikan dengan ketentuan, yaitu suatu variabel dikatakan reliabel jika 

menghasilkan nilai alpha   0,60.  

G. Teknik Pengolahan dan Analisis Data 

1. Pengolahan Data 

Sebelum diadakan uji statistik, baik statistik deskriptif maupun statistik 

inferensial, data yang ditemukan di lapangan harus diolah terlebih dahulu. 

Langkah-langkah pengolahan data sebagai berikut: 

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

jawabannya dan yang kurang sempurna (cacat) 

b. Coding data, yakni memberi kode pada setiap instrument dari setiap responden. 

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

responden 

d. Memasukkan data ke dalam tabel beberan data.15 

                                                             

14Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek, h. 191. 

15Sulaiman Saat dan Sitti Mania, Pengantar Metodologi Penelitian Panduan Bagi Peneliti 

Pemula (Cet. II; Gowa: Pusaka Almaida, 2020), h. 113-114.  
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2. Analisis Data 

 Analisis data hasil penelitian menggunakan dua teknik statistik, yakni 

statistik deskriptif dan statistik inferensial.  

a. Analisis Deskriptif  

Statistik deskriptif adalah statistik yang digunakan untuk menganalisis data 

dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul 

sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk 

umum atau generalisasi. Statistik deskriptif dapat digunakan bila peneliti hanya 

ingin mendeskripsikan data sampel, dan tidak ingin membuat kesimpulan yang 

berlaku untuk populasi dimana sampel diambil. Tetapi bila peneliti ingin membuat 

kesimpulan yang berlaku untuk populasi, maka teknik analisis yang digunakan 

adalah statistik inferensial. 

Adapun analisis deskriptif yang digunakan adalah analisis deskriptif 

kuantitatif, dengan langkah-langkah sebagai berikut : 

1) Menghitung mean (rata-rata)  

�̅� =
∑ 𝑓𝑖 . 𝑥𝑖

𝑘
𝑖=1

∑ 𝑓𝑖
𝑘
𝑖=1

 

Keterangan: 

�̅� : Rata-rata 

𝑥𝑖 : Nilai statistika 

𝑓𝑖  : Frekuensi untuk nilai 𝑥𝑖 yang bersesuaian kelompok ke-i 

K : Banyaknya kelompok.16 

2) Rumus persentase nilai rata-rata: 

𝑃 =
𝑓

𝑁
𝑥100% 

Keterangan:  

P : Angka persentase 

                                                             

 16J. Supranto, Statistik Teori dan Aplikasi (Jakarta: Penerbit Erlangga, 2008), h. 98. 
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f : Frekuensi yang dicari persentasenya 

N : Banyaknya sampel responden.17 

3) Menentukan nilai range 

𝑅 = 𝑋𝑡 − 𝑋𝑟 

Keterangan: 

R: Range 

Xt : Skor tertinggi 

Xr : Skor terendah.18 

4) Menghitung panjang kelas interval 

𝑃 =
𝑅

𝐾
 

 

Keterangan:  

P : Panjang kelas interval 

R : range (jangkauan) 

K : banyaknya kelas.19 

5) Menentukan jumlah kelas interval 

  

𝐾 = 1 + (3,3) log 𝑁 

Keterangan: 

K: Jumlah kelas 

N: Banyaknya data atau jumlah sampel20 

                                                             

17Nana Sudjana, Dasar-dasar Proses Belajar Mengajar (Cet. XIII; Bandung: Sinar Baru 

Algesindo, 2014), h. 130. 

18Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D, h. 

55.   

19Syafaruddin Siregar, Statistik Terapan untuk Penelitian (Cet. I; Jakarta: Grasindo, 2005),  

h. 32. 

20Syafaruddin Siregar, Statistik Terapan untuk Penelitian, h. 24. 
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6) Menghitung standar deviasi 

 

𝑆𝐷 = √
∑(𝑥𝑖 − �̅�)2

𝑛 − 1
 

Keterangan:  

𝑆𝐷 : Standar Deviasi 

�̅� : Rata-rata 

𝑥𝑖 : Nilai statistika 

𝑛 : Banyaknya data.21  

7) Kategorisasi 

Norma kategorisasi subjek penelitian yang digunakan berpedoman pada 

norma kategorisasi yang disusun dalam tiga kategori diagnosis, yaitu tinggi, sedang, 

dan rendah. Kategorisasi berikut ini diperuntukkan untuk hasil pengolahan data 

hasil angket yang diberikan kepada peserta didik di lokasi penelitian. Norma 

kategorisasi sebagai berikut 

Tabel 3. 4  
Norma Kategorisasi Subjek dan Item 

Kriteria Skor Kategori 

X < Mean – 1 x SD Tinggi 

Mean – 1 x SD ≤ X < Mean + 1 x SD Sedang 

Mean + 1 x SD ≤ SD Rendah 

Sedangkan untuk kategorisasi kemampuan kognitif kepada peserta didik 

dilakukan dengan patokan kategorisasi yang telah digunakan di MTs Tassbeh 

Baitul Qur’an dalam memberikan nilai kepada peserta  didik. Tabel kategorisasi 

kemampuan kognitif tersebut yaitu sebagai berikut: 

                                                             

 21Supardi, Aplikasi Statistika dalam Penelitian Konsep Statistika yang Lebih Komprehensif 

(Cet. II; Jakarta: PT. Prima Ufuk Semesta, 2013), h. 81. 
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Tabel 3. 5 
Norma Kategorisasi Kemampuan Kognitif 

Kriteria Skor Kategori 

81-100 Sangat Baik 

61-80 Baik 

41-60 Cukup 

21-40 Kurang 

0-20 Sangat Kurang 

b. Analisis Statistik Inferensial 

Statistik inferensial digunakan untuk menguji hipotesis. Pengujian hipotesis 

dimaksudkan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh penerapan model 

pembelajaran VCT terhadap kemampuan kognitif peserta didik di MTs Tassbeh 

Baitul Qur’an Kabupaten Pinrang dapat diketahui dengan menggunakan analisis 

regresi berganda dengan langkah-langkah sebagai berikut: 

1) Uji Normalitas 

Tujuan dilakukannya uji normalitas data adalah untuk mengetahui apakah 

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

dapat digunakan uji statistik berjenis parametrik. Sedangkan bila data tidak 

berdistribusi normal, maka digunakan uji statistik non parametrik.22 

Untuk pengujian tersebut digunakan rumus Chi-kuadrat yang dirumuskan 

sebagai berikut: 

X2hitung   = ∑
(𝑜𝑘−𝐸𝑘)2

𝐸𝑘

𝑘
𝑖=1   

Keterangan: 

X2 = nilai chi kuadrat hitung 

                                                             

22Sofian Siregar, Statistik Parametrik Untuk Peneilitian Kuantitatif (Cet. III; Jakarta: PT 

Bumi Aksara, 2015), h. 153.   
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Ok = Frekuensi hasil Pengamatan 

Ek = Frekuensi harapan23 

Kriteria pengujian normalitas jika X2hitung < X2tabel, dimana X2tabel 

diperoleh dari daftar X2 dengan dk=(k-1) pada taraf signifikasi 𝛼 = 0,05. 

2) Uji Homogenitas 

 Pengujian homogenitas adalah pengujian hipotesis yang melihat apakah 

ada kesamaan antara satu sampel dengan sampel lainnya (bersifat homogen) dan 

tidak menunjukkan perbedaan yang signifikan. Untuk pengujian ini digunakan 

rumus F, yaitu sebagai berikut: 

 

F = 
𝑆2 𝑏

𝑠2 𝑘
 

 

Keterangan: 

 S2b = Varians yang lebih besar 

 S2k = Varians yang lebih kecil.24 

Dikatakan homogen ketika F hitung < F tabel, begitupun sebaliknya dikata-

kan varian tidak homogen ketika F hitung> F tabel.  

3) Uji Hipotesis 

Pengujian hipotesis untuk membuktikan ada tidaknya perbedaan yang 

signifikan mengenai kemampuan kognitif peserta didik pada pembelajaran Alquran 

Hadis MTs Tassbeh Baitul Qur’an Kabupaten Pinrang  pada kelas VIII yang terpilih 

sebagai kelas eksperimen dan kelas kontrol. Uji hipotesis ini menggunakan Uji t-

berpasangan dan Uji t-independen yaitu untuk menguji perbedaan rata-rata dua 

                                                             

23Iqbal Hasan, Pokok-pokok Materi Statistik 2 (Statistik Inferensial) (Cet. I; Jakarta: Bumi 

Aksara, 2008), h. 206.  

24Iqbal Hasan, Pokok-pokok Materi Statistik 2 (Statistik Inferensial), h. 209. 
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kelas yang saling berkaitan. 

a) Uji paired sample t-test 

Paired Sampel T-test, adalah jenis uji statistika yang bertujuan untuk 

membandingkan rata-rata dua grup yang saling berpasangan. Sampel berpasangan 

dapat diartikan sebagai sebuah sampel dengan subjek yang sama namun mengalami 

dua perlakuan atau pengukuran yang berbeda, yaitu pengukuran sebelum dan 

sesudah dilakukan sebuah treatment. Rumus: 

𝑡 =  
𝑥1 − 𝑥2

√
𝑠1

2

𝑛1
+  

𝑠2
2

𝑛2
− 2𝑟 (

𝑠1

√𝑛1
) (

𝑠2

√𝑛2
)

 

Keterangan:  

X1 = Nilai rata-rata kelompok 1  

X2 = Nilai rata-rata kelompok 2  

S1 = simpang baku kelompok 1  

S2 = Simpang baku kelompok 2  

r = korelasi antar 2 kelompok  

n1 = Jumlah sampel kelompok 1  

n2 = Jumlah sampel kelompok 2  

S1
2 = Varians kelompok 1  

S2
2 = Varians kelompok 2 

b) Uji t-independent 

Independent sampel t-test adalah jenis uji statistika yang bertujuan untuk 

membandingkan rata-rata dua grup yang tidak saling berpasangan atau tidak saling 

berkaitan. Tidak saling berpasangan dapat diartikan bahwa penelitian dilakukan 

untuk dua subjek sampel yang berbeda. Prinsip pengujian uji ini adalah melihat 

perbedaan variasi kedua kelompok data, sehingga sebelum dilakukan pengujian, 

terlebih dahulu harus diketahui apakah variannya sama (equal variance) atau 
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variannya berbeda (unequal variance). Rumus: 

𝑡ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 =  
𝑋1 −  𝑋2

√(𝑛1 − 1)𝑠1
2 + (𝑛2 − 1)

𝑛1 + 𝑛2 − 2 (
1

𝑛1 +  
1

𝑛2)

 

Keterangan:  

X1 = Nilai rata-rata kelompok eksperimen  

X2 = Nilai rata-rata kelompok kontrol  

S1 = Simpang baku kelompok eksperimen  

S2 = Simpang baku kelompok kontrol  

r = Korelasi antar 2 kelompok kelas  

n1 = Jumlah sampel kelompok eksperimen  

n2 = Jumlah sampel kelompok kontrol  

S1
2 = Varians kelompok eksperimen  

S2
2 = Varians kelompok kontrol 

Hipotesis penelitian akan diuji dengan kriteria yaitu sebagai berikut: 

H0 ditolak dan H1 diterima jika thitung<ttabel atau taraf signifikan <α (nilai signifikan 

<0,005), artinya ada pengaruh penggunaan model pembelajaran VCT terhadap 

kemampuan kognitif peserta didik kelas VIII MTs Tassbeh Baitul Qur’an 

Kabupaten Pinrang. 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

A. Hasil Penelitian 

 Pada bab ini, akan dibahas hasil penelitian secara rinci dengan pendekatan 

analisis statistik. Penelitian ini menggunakan analisis deskriptif dan inferensial 

untuk menjawab rumusan masalah 1, 2, dan 3 sekaligus menjawab hipotesis yang 

ada dengan bantuan program SPSS versi 20. Penelitian ini dilakukan untuk 

mengetahui pengaruh model pembelajaran VCT terhadap kemampuan kognitif 

peserta didik pada mata pelajaran Alquran Hadis di MTs Tassbeh Baitul Qur’an 

Kabupaten Pinrang. 

Berikut ini hasil penelitian yang diperoleh oleh peneliti setelah melakukan 

penelitian, yaitu: 

1. Kemampuan Kognitif Peserta Didik Sebelum Penerapan Model 

Pembelajaran VCT pada Mata pelajaran Alquran Hadis di MTs 

Tassbeh Baitul Qur’an Kabupaten Pinrang 

Hasil penelitian yang diperoleh yaitu data yang diolah melalui SPSS dengan 

melakukan analisis deskriptif untuk mengetahui kemampuan kognitif peserta didik 

yang tidak diajar menggunakan model pembelajaran VCT. Setelah itu dilakukan uji 

hipotesis melalui SPSS dengan melakukan analisis inferensial yaitu uji regresi 

sederhana untuk mengetahui kemampuan kognitif peserta didik yang tidak diajar 

menggunakan model pembelajaran VCT pada mata pelajaran Alquran Hadis di 

MTs Tassbeh Baitul Qur’an Kabupaten Pinrang. Data hasil penelitian sebagai 

berikut: 

a. Penerapan Model Pembelajaran Expositori (Konvensional) 

Adapun untuk melihat bagaimana penerapan model pembelajaran expositori 

pada Mata pelajaran Alquran Hadis di kelas kontrol MTs Tassbeh Baitul Qur’an 



75 

 

 
 

Kabupaten Pinrang maka diberikan angket (kuesioner) yang diisi oleh peserta didik. 

Adapun cara mengisi lembar angket yakni dengan memilih jawaban pada kriteria 

alternatif jawaban angket yang telah diberikan sebagai berikut: 

SS = Apabila sangat setuju dengan pernyataan  

S = Apabila setuju dengan pernyataan 

TS = Apabila tidak setuju dengan pernyataan 

STS = Apabila sangat tidak setuju dengan pernyataan 

Selanjutnya data yang didapatkan di lapangan dianalisis berupa skor 

maksimum, skor minimum, nilai rata-rata, dan standar deviasi. Sajian data tersebut 

bertujuan untuk mengetahui gambaran umum tentang penerapan model 

pembelajaran expositori pada mata pelajaran Alquran Hadis di kelas kontrol di MTs 

Tassbeh Baitul Qur’an Kabupaten Pinrang sebagai berikut: 

Tabel 4. 1  
Statistik Deskriptif Penerapan Model Pembelajaran Expositori 

Jumlah Sampel 34 

Skor Maksimum 60 

Skor Minimum 33 

Rata-Rata (Mean) 42,53 

Standar Deviasi 4,405 

Berdasarkan tabel di atas, diperoleh hasil penelitian dari 34 peserta didik 

pada kelas kontrol yang diajar dengan model pembelajaran expositori terlihat 

bahwa skor maksimum sebesar 60 dan skor minimum yaitu 33 dengan nilai rata-

rata 42,53 dan standar deviasi 4,405. Selanjutnya kategorisasi penerapan model 

pembelajaran expositori pada mata pelajaran Alquran Hadis di kelas X MTs 

Tassbeh Baitul Qur’an Kabupaten Pinrang disajikan dalam tabel berikut ini: 

 

 

 



76 

 

 
 

Tabel 4. 2  
Kategorisasi Penerapan Model Pembelajaran Expositori 

No. Kategori Kriteria Frekuensi Persentase (%) 

1. Rendah X < 38 3 8,8% 

2. Sedang 39 ≤ X < 46 27 79,4% 

3. Tinggi 47 ≤ X 4 11,8% 

Jumlah 34 100 % 

Sumber data: Analisis Penerapan Model Pembelajaran Expositori 

Data pada tabel diperoleh hasil penelitian terdapat 3 orang responden yang 

termasuk dalam kategori rendah dengan persentase 8,8%, terdapat 27 orang 

responden yang termasuk dalam kategori sedang dengan persentase 79,4%, dan 

terdapat 4 orang responden yang termasuk dalam kategori tinggi dengan persentase 

11,8%. Berdasarkan nilai rata-rata yang diperoleh dapat disimpulkan bahwa 

Penerapan Model Pembelajaran Expositori pada mata pelajaran Alquran Hadis di 

kelas kontrol MTs Tassbeh Baitul Qur’an Kabupaten Pinrang sebesar 42,53 berada 

pada kategori sedang. 

b. Kemampuan Kognitif Peserta Didik pada Kelas kontrol  

Proses pembelajaran dengan menggunakan model pembelajaran expositori 

diterapkan di kelas kontrol. Sebelum itu, dilakukan uji pre-test 1 kali, sesudah itu 

dilakukan treatment sebanyak tiga kali dan diberikan post-test. Diolah melalui 

aplikasi software SPSS ver. 20 untuk mengetahui uji pre-test dan post-test. Uji 

pretest dan post-test menggunakan soal essay, jumlah butir-butir soal sebanyak 5. 

Peserta didik yang diuji berjumlah 34 orang yaitu peserta didik di kelas kontrol. 

Berdasarkan pre-test dan post-test yang diberikan kepada peserta didik yang 

diajar dengan menggunakan model pembelajaran expositori pada kelas kontrol, 

hasil perolehan yang dicapai di kelas kontrol diperoleh dengan menggunakan  

rumus dan contoh perhitungan pada uji pretest dan posttest sebagai berikut: 

𝑁𝑖𝑙𝑎𝑖 =  
𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝐵𝑒𝑛𝑎𝑟

𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑆𝑜𝑎𝑙
 𝑥 100 
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Dari tabel hasil belajar pada kelas kontrol yang diajar dengan menggunakan 

model pembelajaran expositori dari total penjumlahan nilai pretest dan posttest. 

Setelahnya dimasukkan ke dalam aplikasi. Dalam hal ini menggunakan bantuan 

program computer SPSS versi 20. Untuk mengetahui kemampuan kognitif peserta 

didik pada pembelajaran Alquran Hadis di kelas kontrol dapat dilihat dari tabel 

berikut: 

Tabel 4. 3  
Nilai Hasil Belajar Pre-Test dan Post-Test Kelas Kontrol 

Statistik Pre-Test Post-Test 

Sampel 34 34 

Nilai Maksimum 60 86 

Nilai Minimum 26 46 

Rata-rata 39,56 66,21 

Standar deviasi 11,236 8,380 

Berdasarkan tabel di atas, maka dapat diketahui bahwa skor maksimum 

yang diperoleh pretest yang diajar dengan menggunakan model pembelajaran 

expositori pada kelas kontrol adalah 60, sedangkan skor minimumnya adalah 26. 

Nilai rata-rata yang diperoleh adalah 39,56 dengan standar deviasi 11,236. 

Sedangkan skor maksimum yang diperoleh posttest yang diajar pada  kelas kontrol 

adalah 86, sedangkan skor minimumnya adalah 46. Nilai rata-rata yang diperoleh 

adalah 66,21 dengan standar deviasi 8,380. Berikut tabel kategorisasi pretest dan 

posttest hasil belajar peserta didik pada kelas kontrol: 
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Tabel 4. 4  
Kategorisasi Pre-test dan Post-test Hasil Belajar Kelas Kontrol 

No Kategori 
Kriteria 

Pretest Posttest 

1. Sangat Baik 81-100 81-100 

2. Baik 61-80 61-80 

3. Cukup 41-60 41-60 

4. Kurang 21-40 21-40 

5. Sangat Kurang 0-20 0-20 

Setelah penentuan kategori, berikut ini kategori hasil pre-test dan post-test 

pada kelas kontrol terdapat pada tabel 4.5 dan tabel 4.6 sebagai berikut: 

Tabel 4. 5  
Kategori Hasil Tes Pre-Test Kelas Kontrol 

Kriteria Kategori 
Model Pembelajaran Expositori 

Frekuensi Persentase 

81-100 Sangat Baik 0 0 

61-80 Baik 0 0 

41-60 Cukup 15 44,1 

21-40 Kurang 19 55,9 

0-20 Sangat Kurang 0 0 

 34 100% 

Berdasarkan tabel di atas maka di peroleh bahwa persentase skor hasil 

belajar pre-test yang diajar dengan menggunakan model pembelajaran expositori 

terdapat dua kategori yang terisi pada kategorisasi ini yaitu kategori cukup 

sebanyak 9 orang responden yang termasuk dalam kategori cukup dengan 

persentase 44,1% dan terdapat 19 orang responden yang termasuk dalam kategori 

kurang dengan persentase 55,9%. Di samping itu, sesuai dengan skor rata-rata hasil 

belajar peserta didik sebesar 39,56, jika dikonversikan ke dalam tabel di atas 
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ternyata berada pada kategori kurang. Hal ini berarti bahwa rata-rata hasil belajar 

peserta didik pada pre-test di kelas kontrol berada pada kategori kurang 

Tabel 4. 6  
Kategori Hasil Tes Post-Test Kelas Kontrol 

Kriteria Kategori 
Model Pembelajaran Expositori 

Frekuensi Persentase 

81-100 Sangat Baik 1 2,9 

61-80 Baik 25 73,5 

41-60 Cukup 8 23,5 

21-40 Kurang 0 0 

0-20 Sangat Kurang 0 0 

 34 100% 

Berdasarkan tabel di atas maka di peroleh bahwa persentase skor hasil 

belajar post-test yang diajar dengan menggunakan model pembelajaran expositori 

terdapat tiga kategori yang terisi pada kategorisasi ini yaitu kategori sangat baik 

sebanyak 1 orang responden dengan persentase 2,9%, 25 orang responden yang 

termasuk dalam kategori baik dengan persentase 73,5%, dan 8 orang responden 

yang termasuk dalam kategori cukup dengan persentase 23,5%.  Di samping itu, 

sesuai dengan skor rata-rata hasil belajar peserta didik sebesar 66,21 jika  

dikonversikan ke dalam tabel di atas ternyata berada pada kategori baik. Hal ini 

berarti bahwa rata-rata hasil belajar peserta didik pada post-test di kelas kontrol 

berada pada kategori baik.  

Selanjutnya, penulis menyajikan hasil pre-test dan post-test pada kelas 

kontrol dalam bentuk diagram batang guna memperlihatkan kemampuan kognitif 

peserta didik pada pembelajaran mata pelajaran Alquran Hadis pada kelas kontrol 

sebagai berikut: 
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Gambar 4. 1  
Hasil Pre-test dan Post-Test Kelas Kontrol 

Selanjutnya untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan hasil belajar pre-

test dan post-test peserta didik pada pembelajaran mata pelajaran Alquran Hadis di 

MTs Tassbeh Baitul Qur’an Kabupaten Pinrang dianalisis menggunakan analisis 

inferensial yaitu dengan uji-t paired sample test. Uji ini digunakan untuk melihat 

apakah ada perbedaan rata-rata antara dua sampel yang saling berpasangan atau 

berhubungan. Adapun hasil perhitungan uji-t paired sample test pada hasil pre-tes 

dan post-test di kelas kontrol dapat dilihat pada tabel sebagai berikut: 

Tabel 4. 7  
Uji Paired Samples Test Kelas Kontrol 

Kelas kontrol df Sig. (2-tailed) 

PreTest – PostTest 33 0,001 

Pada tabel di atas hasil perhitungan uji-t paired sample test kelas kontrol 

diperoleh hasil pengolahan data nilai Sig (2-tailed) = 0,001, dengan demikian 

terdapat perbedaan yang nyata antara hasil belajar peserta didik pada nilai pre-test 

dan post-test di kelas kontrol  pada pembelajaran Alquran Hadis di MTs Tassbeh 

Baitul Qur’an Kabupaten Pinrang. 
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2. Kemampuan Kognitif Peserta Didik Setelah Penerapan Model 

Pembelajaran VCT pada Mata pelajaran Alquran Hadis di MTs 

Tassbeh Baitul Qur’an Kabupaten Pinrang 

 Hasil penelitian yang diperoleh yaitu data yang diolah melalui SPSS 

dengan melakukan analisis deskriptif untuk mengetahui Model Pembelajaran VCT. 

Kemudian dilakukan uji paired sample t-test untuk mengetahui kemampuan 

kognitif peserta didik. Setelah itu dilakukan uji hipotesis melalui SPSS dengan 

melakukan analisis inferensial yaitu uji regresi sederhana untuk mengetahui apakah 

terdapat pengaruh Model Pembelajaran VCT terhadap kemampuan kognitif peserta 

didik pada mata pelajaran Alquran Hadis di MTs Tassbeh Baitul Qur’an Kabupaten 

Pinrang. Data hasil penelitian sebagai berikut: 

a. Penerapan Model Pembelajaran VCT 

Untuk melihat bagaimana penerapan Model Pembelajaran VCT pada mata 

pelajaran Alquran Hadis di kelas eksperimen maka diberikan angket (kuesioner) 

yang diisi oleh peserta didik. Adapun cara mengisi lembar angket yakni dengan 

memilih jawaban pada kriteria alternatif jawaban angket yang telah diberikan 

sebagai berikut: 

SS = Apabila sangat setuju dengan pernyataan 

 S = Apabila setuju dengan pernyataan 

TS = Apabila tidak setuju dengan pernyataan 

STS = Apabila sangat tidak setuju dengan pernyataan 

Adapun data yang diperoleh pada lembar angket kelas eksperimen dianalisis 

berupa skor maksimum, skor minimum, nilai rata-rata, dan standar deviasi. Sajian 

data tersebut bertujuan untuk mengetahui gambaran umum tentang penerapan 

model pembelajaran VCT pada mata pelajaran Alquran Hadis di kelas X MTs 

Tassbeh Baitul Qur’an Kabupaten Pinrang sebagai berikut: 
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Tabel 4. 8  
Statistik Deskriptif Penerapan Model Pembelajaran VCT 

Jumlah Sampel 34 

Skor Maksimum 68 

Skor Minimum 45 

Rata-Rata (Mean) 55,24 

Standar Deviasi 5,716 

Berdasarkan tabel di atas, diperoleh hasil penelitian dari 34 peserta didik 

pada kelas eksperimen yang diajar dengan menggunakan model pembelajaran VCT 

terlihat bahwa skor maksimum sebesar 68 dan skor minimum yaitu 45 dengan nilai 

rata-rata 55,24 dan standar deviasi 5,716. Selanjutnya kategorisasi penerapan 

model pembelajaran VCT pada mata pelajaran Alquran Hadis di kelas eksperimen 

disajikan dalam tabel berikut ini: 

Tabel 4. 9  
Kategorisasi Penerapan Model Pembelajaran VCT 

No. Kategori Kriteria Frekuensi Persentase (%) 

1. Rendah X < 49 6 17,6% 

2. Sedang 50 ≤ X < 60 24 70,6% 

3. Tinggi 61≤ X 4 11,8% 

Jumlah 34 100 % 

Data pada tabel di atas diperoleh hasil penelitian terdapat 6 orang responden 

yang termasuk dalam kategori rendah dengan persentase 17,6%, terdapat 24 orang 

responden yang termasuk dalam kategori sedang dengan persentase 70,6%, dan 

terdapat 4 orang responden yang termasuk dalam kategori tinggi dengan persentase 

11,8%.. Berdasarkan nilai rata-rata yang diperoleh dapat disimpulkan bahwa 

penerapan model pembelajaran VCT pada mata pelajaran Alquran Hadis di kelas 

eksperimen sebesar 55,24 berada pada kategori sedang. 

b. Kemampuan Kognitif Peserta Didik Kelas eksperimen 

Proses pembelajaran dengan menggunakan model pembelajaran VCT 

diterapkan di kelas eksperimen lalu dilakukan uji pre-test 1 kali, sesudah itu 
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dilakukan treatment sebanyak 3 kali dan diberikan post-test. Diolah melalui aplikasi 

software SPSS ver. 20 untuk mengetahui hasil pre-test dan post-test peserta didik. 

Peserta didik yang diuji berjumlah 34 orang yaitu peserta didik pada kelas 

eksperimen. 

Berdasarkan pre-test dan post-test yang diberikan kepada peserta didik yang 

diajar dengan menggunakan model pembelajaran VCT pada kelas eksperimen, nilai 

yang dicapai   di   kelas   eksperimen diperoleh dengan menggunakan rumus dan 

contoh perhitungan pada uji pre-test dan post-test sebagai berikut: 

𝑁𝑖𝑙𝑎𝑖 =  
𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝐵𝑒𝑛𝑎𝑟

𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑆𝑜𝑎𝑙
 𝑥 100 

Dari tabel hasil belajar pada kelas eksperimen yang diajar dengan 

menggunakan model pembelajaran VCT dari total penjumlahan nilai pretest dan 

posttest. Setelahnya dimasukkan ke dalam aplikasi. Dalam hal ini, menggunakan 

bantuan program komputer SPSS versi 20. Untuk mengetahui kemampuan kognitif 

peserta didik pada pembelajaran Alquran Hadis di kelas eksperimen dapat dilihat 

dari tabel berikut: 

Tabel 4. 10  
Nilai Hasil Belajar Pretest dan Posttest Kelas Eksperimen 

Parameter PreTest PostTest 

Sampel 34 34 

Nilai Maksimum 86 100 

Nilai Minimum 33 73 

Rata-rata 42,15 87,15 

Standar deviasi 14,701 7,299 

Berdasarkan tabel di atas, maka dapat diketahui bahwa skor maksimum 

yang diperoleh pre-test yang diajar dengan menggunakan model pembelajaran 

VCT pada kelas eksperimen adalah 86, sedangkan skor minimumnya adalah 33. 
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Nilai rata-rata yang diperoleh adalah 42,15 dengan standar deviasi 14,701. 

Sedangkan skor maksimum yang diperoleh post-test yang diajar dengan 

menggunakan model pembelajaran VCT pada kelas eksperimen adalah 100, 

sedangkan skor minimumnya adalah 73. Nilai rata-rata yang diperoleh adalah 87,15 

dengan standar deviasi 7,299. Berikut tabel kategorisasi pre-test dan post-test hasil 

belajar peserta didik di kelas eksperimen: 

Tabel 4. 11  
Kategorisasi Pretest dan Post-test Kelas Eksperimen 

No Kategori 
Kriteria 

Pretest Posttest 

1. Sangat Baik 81-100 81-100 

2. Baik 61-80 61-80 

3. Cukup 41-60 41-60 

4. Kurang 21-40 21-40 

5. Sangat Kurang 0-20 0-20 

Setelah penentuan kategori, berikut ini kategori hasil tes pre-test dan 

kategori hasil tes post-test di kelas eksperimen terdapat pada tabel sebagai berikut: 

Tabel 4. 12  
Kategori Hasil Tes Pre-Test Kelas Eksperimen 

Kriteria Kategori 
Model Pembelajaran VCT 

Frekuensi Persentase 

81-100 Sangat Baik 1 2,9 

61-80 Baik 10 29,4 

41-60 Cukup 16 47,1 

21-40 Kurang 7 20,6 

0-20 Sangat Kurang 0 0 

 34 100% 
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Berdasarkan tabel di atas maka diperoleh data bahwa persentase skor hasil 

belajar pre-test yang diajar dengan menggunakan model pembelajaran VCT tidak 

terdapat responden yang termasuk dalam kategori sangat kurang, terdapat 7 orang 

responden yang termasuk dalam kategori kurang dengan persentase 20,6%, terdapat 

16 orang responden yang termasuk dalam kategori cukup dengan persentase 47,1%, 

terdapat 10 orang responden yang termasuk dalam kategori baik dengan persentase 

29,4%, dan terdapat 1 orang responden yang termasuk dalam kategori sangat baik 

dengan persentase 2,9%. Di samping itu, sesuai dengan skor rata-rata hasil belajar 

peserta didik sebesar 42,15 jika dikonversikan ke dalam tabel di atas ternyata berada 

pada kategori cukup.  Hal ini berarti bahwa rata-rata hasil belajar peserta didik pada 

pre-test di kelas eksperimen berada pada kategori cukup. 

Tabel 4. 13  
Kategori Hasil Tes Post-Test Kelas Eksperimen 

Kriteria Kategori 
Model Pembelajaran VCT 

Frekuensi Persentase 

81-100 Sangat Baik 23 32,4 

61-80 Baik 11 67,6 

41-60 Cukup 0 0 

21-40 Kurang 0 0 

0-20 Sangat Kurang 0 0 

 34 100% 

Berdasarkan tabel di atas maka diperoleh data bahwa persentase skor hasil 

belajar post-test yang diajar dengan menggunakan model pembelajaran VCT yaitu 

terdapat dua kategori yang terisi pada kategorisasi ini yaitu kategori baik sebanyak 

11 orang responden dengan persentase 67,6% dan terdapat 23 orang responden 

yang termasuk dalam kategori sangat baik dengan persentase 67,6%. Di samping 

itu, sesuai dengan skor rata-rata hasil belajar peserta didik sebesar 87,15, jika  
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dikonversikan ke dalam tabel di atas ternyata berada pada kategori sangat baik. Hal 

ini berarti bahwa rata-rata hasil belajar peserta didik pada post-test di kelas 

eksperimen berada pada kategori sangat baik. 

Selanjutnya, penulis menyajikan hasil pretest dan posttest pada kelas 

eksperimen dalam bentuk diagram batang guna memperlihatkan kemampuan 

kognitif peserta didik pada pembelajaran Alquran Hadis di kelas eksperimen 

sebagai berikut: 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Gambar 4. 2  
Hasil Pre-test dan Post-Test Kelas Eksperimen 

Selanjutnya untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan hasil belajar pre-

test dan post-test peserta didik pada pembelajaran Alquran Hadis di MTs Tassbeh 

Baitul Qur’an Kabupaten Pinrang dianalisis menggunakan uji  paired sample t-test. 

Uji ini digunakan untuk melihat apakah ada perbedaan rata-rata antara dua sampel 

yang saling berpasangan atau berhubungan. Adapun hasil perhitungan uji paired 

sample t-test pada hasil pre-test dan post-test di kelas eksperimen dapat dilihat pada 

tabel sebagai berikut: 
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Tabel 4. 14  
Uji Paired Samples Test Kelas Eksperimen 

Kelas eksperimen  df Sig. (2-tailed) 

PreTest – PostTest 33 0,005 

Pada tabel di atas hasil perhitungan uji-t paired sample test kelas 

eksperimen diperoleh hasil pengolahan data nilai Sig (2-tailed) = 0,005, dengan 

demikian terdapat perbedaan yang nyata antara hasil belajar peserta didik pada nilai 

pre-test dan post-test yang diajar dengan menggunakan model pembelajaran VCT 

pada pembelajaran Alquran Hadis di kelas eksperimen. 

3. Pengaruh Penerapan Model Pembelajaran VCT terhadap Kemampuan 

Kognitif Peserta Didik pada Pembelajaran Alquran Hadis di MTs 

Tassbeh Baitul Qur’an Kabupaten Pinrang 

Selanjutnya untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh penerapan model 

pembelajaran VCT terhadap kemampuan kognitif peserta didik pada mata 

pelajaran Alquran Hadis di MTs Tassbeh Baitul Qur’an Kabupaten Pinrang 

dianalisis menggunakan analisis inferensial yaitu dengan uji t (Independent Sample 

T- Test). 

Uji Independent Sample T-Test digunakan untuk mengetahui apakah 

terdapat perbedaan rata-rata dua sampel yang tidak berpasangan. Uji Independent 

Sample T- Test dilakukan untuk mengetahui perbedaan kemampuan kognitif antara 

kelas eksperimen yaitu peserta didik yang diajar dengan menggunakan model 

pembelajaran VCT dan kelas kontrol yang diajar dengan menggunakan model 

pembelajaran expositori atau konvensional. Syarat mutlak Uji-t Independent 

Sample T-Test yaitu dengan syarat data penelitian berdistribusi normal dan 

homogen. Perhitungan uji normalitas dan homogenitas digunakan bantuan aplikasi 

software SPSS 20 for windows. 
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a. Uji Normalitas 

Uji normalitas data digunakan untuk mengetahui apakah data yang 

digunakan oleh peneliti berasal dari populasi yang berdistribusi normal atau tidak 

Data berdistribusi normal apabila sig > α = 0,05 dan begitupun sebaliknya data 

dikatakan tidak berdistribusi normal apabila sig < α = 0,05. Pengujian normalitas 

data dilakukan dengan menggunakan dengan bantuan aplikasi SPSS versi 20 for 

Windows. 

Berdasarkan analisis uji prasyarat yang diperoleh, maka kesimpulan hasil 

uji normalitas dapat dilihat pada tabel di bawah ini: 

Tabel 4. 15  
Perhitungan Uji Normalitas Kelas Kontrol dan Kelas Eksperimen 

Test of 

Normality 

Kolmogorov-Smirnov 

Eksperimen 

Kolmogorov-Smirnov 

Kontrol 

 

 

Ket  

Statistic 

 

Sig. 

 

Statistic 

 

Sig. 

PreTest 0,066 0,200 0,140 0,062 Normal 

PostTest 0,146 0,063 0,130 0,072 Normal 

Dari tabel di atas, hasil perhitungan uji normalitas data diperoleh nilai 

signifikansi (sig) pada uji pre-test dan post-test di kelas eksperimen maupun di 

kelas kontrol menunjukkan bahwa data penelitian dinyatakan berdistribusi normal 

karena nilai signifikansi yang diperoleh melalui uji kolmogorov > 0,05. Seperti 

pada pre-test kelas kontrol memperoleh nilai signifikansi sebesar 0,062, kelas 

eksperimen memperoleh nilai signifikansi sebesar 0,200. Kemudian pada post-test 

kelas kontrol memperoleh nilai signifikansi sebesar 0,072, kelas eksperimen 

memperoleh nilai signifikansi sebesar 0,063. Hal ini membuktikan bahwa data 

berdistribusi normal 

Setelah dilakukan uji normalitas terhadap data penelitian yang didapatkan 

peneliti di lapangan, didapatkan hasil bahwa data tersebut telah berdistribusi normal 
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dan memenuhi syarat untuk selanjutnya dilakukan uji hipotesis. 

b. Uji Homogenitas 

Uji homogenitas adalah pengujian mengenai sama tidaknya variansi-

variansi dua buah distribusi atau lebih. Distribusi data homogen apabila sig > α = 

0,05 dan begitupun sebaliknya data dikatakan tidak homogen apabila sig < α = 0,05. 

Pengujian homogenitas data dilakukan dengan menggunakan dengan bantuan 

aplikasi SPSS versi 20 for Windows sebagai berikut: 

1) Pre-Test Kelas kontrol dan Eksperimen 

Tabel 4. 16  
Uji Homogenitas Pretest Kelas Kontrol dan Kelas Eksperimen 

Pengujian Levene Statistic Sig Keterangan 

PreTest 2,084 0,154 Homogen 

Berdasarkan tabel di atas, maka hasil pengujian homogenitas dengan 

menggunakan jenis uji varians.  Apabila nilai signifikansi lebih besar dari 0.05 

(taraf signifikan) maka memiliki makna bahwa varians dari kedua data yang 

dibandingkan adalah homogen. 

Pada hasil analisis di atas menunjukkan bahwa nilai signifikan pada hasil 

belajar peserta didik pada mata pelajaran Alquran Hadis adalah 0,154 yang lebih 

besar dari 0,05. Oleh karena itu, nilai signifikan lebih besar dari 0,05 memiliki 

makna bahwa varians dari kedua data yang dibandingkan adalah homogen 

2) Post-Test Kelas kontrol dan Eksperimen 

Tabel 4. 17  
Uji Homogenitas PostTest Kelas Kontrol dan Kelas Eksperimen 

Pengujian Levene Statistic Sig Keterangan 

Post-Test 0,041 0,840 Homogen 

Berdasarkan tabel di atas, maka hasil pengujian homogenitas dengan 

menggunakan jenis uji varians. Apabila nilai signifikansi lebih besar dari 0.05 (taraf 

signifikan) maka memiliki makna bahwa varians dari kedua data yang 

dibandingkan adalah homogen. 
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Pada hasil analisis di atas menunjukkan bahwa nilai signifikan pada hasil 

belajar peserta didik pada mata pelajaran Alquran Hadis adalah 0,840 yang lebih 

besar dari 0,05. Oleh karena itu, nilai signifikan lebih besar dari 0,05 memiliki 

makna bahwa varians dari kedua data yang dibandingkan adalah homogen 

Setelah dilakukan uji homogenitas terhadap data penelitian yang didapatkan 

peneliti di lapangan, didapatkan hasil bahwa data tersebut telah homogen dan 

memenuhi syarat untuk selanjutnya dilakukan uji hipotesis. 

c. Uji Hipotesis 

Berdasarkan uji normalitas dan homogenitas maka statistik yang digunakan 

adalah statistik parametik dengan uji independent sample T-test. Pengujian ini 

dilakukan untuk mengetahui dugaan sementara yang dirumuskan oleh penulis.  

Uji hipotesis dilakukan pada kemampuan kognitif peserta didik pada mata 

pelajaran Alquran Hadis yang signifikan antara kelas kontrol yaitu kelas yang diajar 

dengan menggunakan model pembelajaran expositori (konvensional) dan kelas 

eksperimen yaitu kelas yang diajar dengan menggunakan model pembelajaran 

VCT. Taraf signifikan yang diterapkan sebelumnya adalah α = 0,05. Pengujian 

hipotesis uji independent sample t-test dilakukan dengan menggunakan dengan 

bantuan aplikasi SPSS versi 20 for Windows sebagai berikut: 

Tabel 4. 18  
Uji Independent Sample T-Test Kelas Kontrol dan Kelas Eksperimen 

Pair 1 t df Sig. (2-tailed) 

Post-tes kelas kontrol dan 

eksperimen 
-10,987 66 0,001 

Berdasarkan pengolahan data dengan SPSS versi 20 diperoleh Sig = 0,001, 

karena sig. (2-tailed) < α atau (0,001 < 0,05). Artinya terdapat pengaruh signifikan 

kemampuan kognitif peserta didik yang mendapat perlakuan yang diajar dengan 

menggunakan model pembelajaran VCT. Pada pembelajaran Alquran Hadis di MTs 

Tassbeh Baitul Qur’an Kabupaten Pinrang 
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B. Pembahasan 

Keefektifan model pembelajaran VCT memberikan kontribusi lebih tinggi 

terhadap kemampuan kognitif dibandingkan dengan menggunakan model 

pembelajaran konvensional. Hal ini sejalan dengan teori yang dikemukakan oleh 

Djahriri dalam Taniredja yang berpendapat bahwa pembelajaran dengan model 

VCT dianggap unggul untuk pembelajaran karena; pertama, mampu membina dan 

menanamkan nilai dan moral pada internal side; kedua, mampu mengklarifikasi dan 

mengungkapkan isi pesan materi yang disampaikan; ketiga mampu mengklarifikasi 

dan menilai kualitas nilai moral diri peserta didik dan nilai moral dalam kehidupan 

nyata; keempat, mampu mengundang, melibatkan, membina dan mengembangkan 

potensi diri peserta didik terutama potensi afektualnya; kelima, mampu 

memberikan pengalaman belajar dalam berbagai kehidupan; keenam, mampu 

menangkal, meniadakan mengintervensi dan menyubversi berbagai nilai moral naif 

yang ada dalam sistem nilai dan moral yang ada dalam diri seseorang; ketujuh, 

menuntun dan memotivasi untuk hidup layak dan bermoral tinggi.1  

Pembelajaran model VCT peserta didik dilatih kemampuan berpikir kritis 

dalam memecahkan masalah nyata sehingga kemampuan kognitif peserta didik 

dapat berkembang. Model pembelajaran VCT cocok diterapkan dalam 

pembelajaran Alquran Hadis karena dapat memberikan peningkatan dalam 

kemampuan kognitif peserta didik dengan mengetahui dan mengukur tingkat 

kesadaran tentang nilai-nilai, sikap dan perilaku peserta didik disamping membina 

kecerdasan peserta didik yang dimiliki. 

Penelitian ini membahas tentang kemampuan kognitif, yang dimana pada 

teori umumnya dikenal dengan hasil belajar. Menurut Suprijono, hasil belajar 

adalah perubahan perilaku secara keseluruhan bukan hanya salah satu aspek potensi 

                                                             

1Tukiran Taniredja, Model-model Pembelajaran Inovatif, h. 91.  
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kemanusiaan saja. Artinya hasil pembelajaran yang dikategorikan oleh para pakar 

pendidikan sebagaimana tersebut tidak dilihat secara fragmentasi atau terpisah, 

melainkan komprehensif. Sedangkan pada teori khususnya yang digunakan peneliti 

ialah teori menurut Benjamin S. Bloom, ada tiga ranah hasil belajar, yaitu kognitif 

yang berhubungan dengan wawasan peserta didik, afektif yang berhubungan 

dengan perilaku peserta didik dan psikomotorik yang berhubungan dengan 

keterampilan peserta didik. Berdasarkan ketiga ranah tersebut, peneliti fokus 

kepada ranah kognitif, dengan dasar teori Taksonomi Bloom yang direvisi oleh 

Anderson dan Karthwohl.2  

Pembelajaran dengan model pembelajaran VCT dalam mata pelajaran 

Alquran Hadis lebih lama diingat dan dipahami peserta didik karena mereka 

memecahkan permasalahan secara berkelas serta klarifikasi nilai yang dilakukan 

tidak sekadar menghafal dari buku dan penjelasan baru. Proses pembelajaran lebih 

bermakna bila peserta didik yang mengontruksi pengetahuannya sendiri dan 

mengalami langsung dari apa yang dipelajarinya. Dengan sistem pembelajaran 

yang berpusat pada peserta didik, mereka lebih mengalami dan lebih merasakan 

langsung pembelajaran sehingga peserta didik dapat membangun pengetahuan 

dalam diri sendiri. Dengan demikian pengetahuan yang diperoleh dari belajar dan 

membangun pengetahuan dalam diri akan lebih lama dalam pikiran dan ingatan 

peserta didik.  

Hal tersebut sesuai dengan pendapat Sanjaya, bahwa model 

mengklarifikasikan nilai VCT merupakan cara pengajaran untuk membantu peserta 

didik dalam mencari dan menentukan suatu nilai yang dianggap baik dalam 

menghadapi suatu persoalan melalui proses menganalisis nilai yang sudah ada 

tertanam dalam diri peserta didik. Karakteristik yang dimiliki sebagai suatu model 

                                                             

2Husamah,dkk, Belajar dan Pembelajaran, h. 151.  
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dalam proses pembelajaran adalah proses penanaman nilai yang dilakukan melalui 

proses analisis. Nilai yang sudah ada sebelumnya dalam diri peserta didik kemudian 

menyelaraskan dengan nilai-nilai baru yang hendak ditanamkan.3 

Penelitian ini berdasarkan pada pertanyaan apakah terdapat pengaruh yang 

signifikan penerapan model pembelajaran VCT terhadap kemampuan kognitif 

peserta didik pada mata pelajaran Alquran Hadis peserta didik. Penelitian ini 

memiliki data berdistribusi normal dan homogen. Hasil awal yang diperoleh 

menunjukkan bahwa kemampuan kognitif peserta didik masih tergolong rendah. 

Hal tersebut dapat dilihat dari hasil pre-test dengan nilai rata-rata pada kelas 

eksperimen sebesar 42,15 dan pada kelas kontrol nilai pretes ialah 39,56 yang 

menunjukkan hasil masih di bawah KKM.  

Setelah dilakukan uji hipotesis kemampuan kognitif peserta didik secara 

keseluruhan dapat ditarik kesimpulan bahwa Ho ditolak, sedangkan Ha diterima. 

Ha menyatakan bahwa ada terdapat pengaruh yang signifikan kemampuan kognitif 

peserta didik yang mendapat perlakuan dengan penerapan model pembelajaran 

VCT dibandingkan dengan model pembelajaran expositori (konvensional) pada 

pembelajaran Alquran Hadis di MTs Tassbeh Baitul Qur’an Kabupaten Pinrang. 

Hal ini dilihat dari rata-rata kemampuan kognitif peserta didik kelas eksperimen 

87,15 sedangkan kemampuan kognitif peserta didik dengan model konvensional 

66,21. Setelah dilakukan analisis kemampuan kognitif terdapat beberapa hal yang 

menyebabkan perbedaan nilai rata-rata peserta didik. 

Hal tersebut sesuai dengan teori yang diungkapkan Wina Sanjaya bahwa 

model pembelajaran VCT dapat membatu peserta didik dalam mencari dan 

menentukan suatu nilai yang dianggap baik dalam menghadapi suatu persoalan 

melalui proses menganalisis nilai yang sudah ada dan tertanam dalam diri peserta 

                                                             

3Wina Sanjaya, Strategi Pembelajaran, h. 285.  
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didik. Dengan model pembelajaran VCT ini, peserta didik tidak serta merta 

menerima nilai yang dianggap baik oleh pengajar, melainkan peserta didik dapat 

menyelaraskan nilai yang dia miliki dengan nilai yang akan diterapkan melalui 

proses klarifikasi nilai sehingga nilai tersebut akan lebih tertanam dalam diri peserta 

didik.4 

Langkah pertama yang dilakukan dalam pembelajaran menggunakan model 

pembelajaran VCT ini adalah menentukan stimulus dilematik. Langkah kedua 

adalah penyajian stimulus yang memuat dilema nilai/moral. Kegiatan penyajian 

stimulus dilematik ini mampu memberikan dampak pengiring bagi peserta didik, 

yaitu peserta didik menjadi inovatif dalam menanggapi suatu masalah. Pada tahap 

penentuan pilihan, peserta didik dituntut untuk dapat aktif dan bekerja sama dengan 

kelasnya untuk menentukan pilihan nilai. Selain itu, peserta didik dituntut untuk 

kreatif dalam menganalisis masalah berdilema nilai/moral tersebut. Pada tahap 

pengujian alasan, peserta didik dapat melatih pengendalian diri dalam penyelesaian 

konflik. Hal ini dikarenakan pada tahap ini peserta didik diminta untuk beradu 

argumentasi dengan peserta didik atau kelas lain, sehingga peserta didik diharapkan 

dapat melatih pengendalian dirinya. Lebih dari itu, peserta didik dapat melatih 

kemampuannya dalam mengutarakan pendapat dan menghargai pendapat orang 

lain. Tahap selanjutnya adalah pengarahan dan penyimpulan. Pada tahap ini 

pendidik memantau argumentasi peserta didik dan mengarahkannnya pada target 

nilai dan penyimpulan, sehingga peserta didik dituntut untuk dapat terbuka dengan 

hal baru. Langkah terakhir yaitu follow up atau tindak lanjut. Tindak lanjut ini 

memungkinkan terbinanya kesinambungan nilai atau moral yang diajarkan dengan 

realita, sehingga nilai atau moral yang didapatkan dalam pembelajaran sesuai 

dengan relita kehidupan peserta didik. 

                                                             

4Wina Sanjaya, Strategi Pembelajaran, h. 285.  
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Efektivitas model pembelajaran VCT dimungkinkan karena 

dilaksanakannya sintak atau langkah-langkahnya. Adapun isi sintak tersebut sesuai 

dengan yang dilaukan peneliti di atas ialah penyajian stimulus berdilema nilai, 

kemudian peserta didik menentukan pilihan nilai, menguji alasan atas pemilihan 

tersebut, adu argumentasi yang kemudian diarahkan pada target nilai dan 

penyimpulan, selanjutnya adalah tindak lanjut.  

Berdasarkan sintaksnya, model pembelajaran VCT mempunyai kelebihan 

seperti yang dikemukakan oleh Tukiran Taniredja yaitu peserta didik dihadapkan 

pada masalah berdilema nilai atau moral dan meminta untuk menentukan pilihan 

berdasarkan pertimbangan akibat yang akan ditimbulkan dari pilihan tersebut, 

peserta didik dapat mengembangkan kemampuannya dalam menanggapi masalah, 

kreatif dalam menyelesaikan masalah, pengendalian diri dalam penyelesaian 

konflik dan sensitif dalam menanggapi masalah. Selain itu, dalam VCT juga 

terdapat sesi diskusi sehingga akan mengembangkan kemampuan kerja sama 

peserta didik.5 

Penelitian di lapangan dilakukan oleh peneliti pada dua kelas VIII MTs 

Tassbeh Baitul Qur’an Kabupaten Pinrang. Masing-masing dari kelas tersebut 

dibagi menjadi dua kelas, yakni kelas eksperimen dan kontrol. Pada kelas kontrol 

peneliti menggunakan model pembelajaran VCT dengan menggunakan beberapa 

metode, yakni; 1) Metode diskusi yang bertujuan untuk berbagi ide, gagasan, 

informasi/pengalaman siswa sehingga mencapai kesepakatan pokok-pokok pikiran. 

2) Metode curah pendapat dalam bentuk diskusi untuk mengumpulkan ide, 

pendapat, informasi serta pengetahuan dan juga pengalaman dari seluruh siswa. 3) 

Metode bermain peran (role play) menekankan pada masalah bukan kemampuan 

bermain peran. Dengan adanya metode-metode tersebut, peneliti bisa menggunakan 

                                                             

5Tukiran Taniredja, Model-model Pembelajaran Inovatif, h. 92.  
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model pembelajaran VCT sebagai acuan atau sebagai desain agar pemebelajaran 

bisa berjalan dengan efektif. 

Analisa peneliti secara umum terhadap hasil tes peserta didik mendapatkan 

bahwa beberapa level kognitif peserta didik pada kelas eksperimen mengalami 

peningkatan, di antaranya yaitu; pada tingkat memahami (C2) peserta didik 

mengalami peningkatan terkait pemahaman materi yang dipelajari menggunakan 

model pembelajaran VCT, hal tersebut dikarenakan peserta didik diberikan ruang 

yang lebih untuk memperdalam pemahamannya terkait materi dengan metode 

diskusi yang terdapat dalam model pembelajaran VCT. 

Tingkatan yang mengalami peningkatan berikutnya yaitu tingkatan 

menganalisis (C4). Pada tingkatan ini peneliti formulasikan ke dalam instrumen 

dengan analisa kandungan sebuah hadis yang berkaitan dengan materi, dari hasil 

tes peserta didik ditemukan bahwa peserta didik dominan dapat menganalisa 

dengan baik dengan tetap mengacu pada pengalaman dan pengetahuan baru yang 

melewati proses asimilasi sehingga analisa yang dilakukan dapat diselesaikan 

dengan baik.  Hal tersebut dikarenakan peserta didik mampu menguraikan 

informasi yang diterimanya ke dalam beberapa bagian menemukan asumsi serta 

hubungan sebab akibat, 

Tingkatan yang juga mengalami peningkatan ialah tingkatan menilai atau 

mengevaluasi (C5), pada tingkatan ini peserta didik diarahkan dapat membuat 

pertimbangan berdasarkan standar yang ada. Peningkatan tersebut peneliti dapatkan 

dari hasil tes peserta didik yang dapat memberikan penjelasan yang baik terkait 

perbandingan yang diminta pada instrumen penelitian. Jika sebelum mendapatkan 

perlakuan model pembelajaran VCT peserta didik hanya bisa memberikan jawaban 

perbandingan secara umum, setelah mendapat perlakuan peserta didik bisa 

menjawab dengan secara spesifik point perbedaannya dan nilai-nilai yang 
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didapatkan dari setiap hadis tersebut. 

Berdasarkan penjelasan di atas dapat diketahui bahwa dari lima proses 

kognitif taksonomi Bloom revisi Anderson dan Karthwohl yang peneliti masukkan 

dalam instrumen tes yaitu C1 sampai dengan C5, tiga di antaranya mengalami 

peningkatan yang signifikan, yaitu; Proses kognitif memahami, menganalisis, dan 

menilai atau mengevaluasi. Adapun dua proses kognitif lainnya yaitu mengingat 

dan menerapkan atau mengaplikasikan tidak mengalam peningkatan yang 

signifikan. Menurut peneliti, hal tersebut dikarenakan dalam proses pembelajaran 

tidak ada penekanan lebih kepada peserta didik terkait kemampuan mengingat atau 

menghafal, terlebih lagi di dalam instrumen tes yang peneliti gunakan mengukur 

kemampuan menghafal peserta didik terkait arti dari hadis yang dijelaskan. 

Akibatnya peserta didik terfokus pada aspek pemahaman terhadap makna atau hal-

hal kontekstual dari hadis, dan lalai kepada hal-hal tekstual. 

Setelah mengetahui peningkatan proses koginitif peserta didik, berikutnya 

peneliti bahas tentang langkah-langkah peneliti dalam menerapkan model 

pembelajaran VCT yaitu dengan tiga tingkatan, yaitu sebagai berikut: 

1. Tngkat Pertama Kebebasan Memilih Kasus yang Berkaitan dengan Materi 

Pembelajaran  

Tingkat pertama peserta didik diberi kebebasan untuk memilih dan 

menentukan suatu kasus atau permasalahan atau kejadian yang diambil dari buku 

atau dibuat oleh peneliti sendiri yang mana peserta didik diberi kebebasan untuk 

memilih solusi yang tepat untuk menyelesaikan persoalannya tersebut, peserta didik 

diberi kebebasan mempertimbangkan konsekuensi atau risiko yang akan terjadi di 

sebagai akibat dari pilihannya.6  

Hasil penelitian yang di dilakukan dalam penelitian tingkatan pertama ini 

                                                             

6Nurdyansyah dan Eni Fariyatul Fahyuni, “Inovasi Model Pembelajaran sesuai Kurikulum 

2013", h. 158.  
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peserta didik diberi kebebesan untuk memilih kasus atau permasalahan yang ada di 

buku atau permasalahan yang sudah dibuat oleh peneliti. Pada tahap ini peneliti 

menggunakan metode diskusi yang digunakan untuk mengimplementasikan model 

pembelajaran VCT, yang mana peserta didik dibentuk kelas secara acak agar mudah 

untuk memecahkan dan menemukan solusi permasalahan atau kasus yang sudah 

dipilih. Setelah peserta didik dibentuk kelas serta sudah menemukan solusi dari 

kasus atau permasalah yang sudah dipilih sebelumnya, peserta didik diminta untuk 

memamaparkan hasil diskusinya mengenai pemecahan kasus yang sudah dipilih 

oleh kelasnya. Sehinga peserta didik dapat berpartisipasi aktif dalam menerapkan 

model pembelajaran VCT, partisipasi peserta didik di dalam kelas berarti peserta 

didik ikut serta berperan dalam kegiatan-kegiatan yang ada di dalam kelas. Pendidik 

berperan sebagai fasilitator yaitu memberikan hak penuh kepada peserta didik agar 

aktif untuk berapreasi berdialog, maupun berdiskusi.  

Keterlibatan peserta didik pada pembelajaran tidak hanya sebatas menjadi 

pendengar, pencatat, serta penampung inspirasi dari pendidik. Akan tetapi terlibat 

aktif pada proses pembelajaran dan mengembangkan dirinya salah satu contohnya 

adalah peserta didik diminta untuk memecahakan suatu permasalahan yang sudah 

dipilih.  

Partisipasi aktif siswa yang peneliti dapatkan saat mengimplementasikan 

model pembelajaran VCT di kelas eksperimen yaitu peserta didik sangat terlihat 

aktif seperti menjawab sebuah pertanyaan yang diajukan oleh peneliti maupun 

pertanyaan yang diajukan oleh temannya sendiri, berani berpendapat sesuai dengan 

keinginan dan keyakinannya. Peneliti memberikan hak penuh kepada peserta didik 

untuk memecahkan masalah secara bersama agar bisa memupuk sikap toleransi 

yang dimiliki dengan menggunakan model pembelajaran VCT  karena peserta didik 

diajarkan untuk berbagi pengetahuan, pengalaman, dan sebagainya.  
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Salah satu contoh kasus atau permasalahan yang dipilih oleh peserta didik 

yakni beramal saleh dengan berbakti kepada orang tua dan dikaitkan dengan kisah 

malin kundang. Dari kasus tersebut peserta didik menemukan nilai baru tentang 

menghormati orang tua yaitu setua apapun orang tua, sejahat apa pun orang tua dan 

seburuk apa pun orang tua dan baik tidaknya orang tua kita tetap punya kewajiban 

untuk bersikap baik kepada mereka selama itu tidak bertentangan dengan syariat 

agama. Hal tersebut sesuai dengan firman Allah swt. dalam QS al-Isra’/17: 23. 

ق ض ىَ ۞ ب كَ َو  ََر  ََت ع ب د واَأ لَّ د يَ َإ يَّاه ََإ لَّ ال  ب ال و  س اناًَنَ و  َإ ح  اَّ  ل غ نَََّإ مَّ ند كَ َي ب  اَب رَ ال كَ َع  د ه م  َأ ح 

اَأ وَ  ه م  لا  ََك  اَت ق لَف لا  َ َلَّه م  ََأ ف  ل  اَو  ه م  ر  ق لَت ن ه  يمًالَّه مَ َو  لًَك ر  َ(٢٣ََ)ََاَق و 

Terjemahnya: 

Dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain 
Dia dan hendaklah kamu berbuat baik pada ibu bapakmu dengan sebaik-
baiknya. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai 
berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah kamu 
mengatakan kepada keduanya perkataan "ah" dan janganlah kamu 
membentak mereka dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia.7 

M. Quraish Shihab terkait tafsiran ayat di atas menyatakan bahwa “Dan 

Tuhanmu” yang selalu membimbing dan berbuat baik kepadamu, “telah 

menetapkan” dan memerintahkan “supaya kamu” yaitu Nabi Muhammad saw. dan 

seluruh manusia “jangan menyembah selain Dia dan hendaklah” kamu berbakti 

“kepada kedua orang tua” yaitu ibu bapak kamu dengan “kebaktian sempurna”. 

“Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya mencapai ketuaan” yaitu 

berumur lanjut atau dalam keadaan lemah sehingga mereka terpaksa berada “di 

sisimu” yaitu dalam pemeliharaanmu, “maka sekali-kali janganlah engkau 

mengatakan kepada keduanya perkataan “ah” atau suara maupun perkataan yang 

menyiratkan sebuah kemarahan atau pelecehan atau kejemuan, meskipun sebanyak 

dan sebesar apapun pengabdian dan pemeliharaanmu kepada keduanya “dan 

janganlah engkau membentak keduanya” berkaitan dengan apapun yang diperbuat 

                                                             

7Kementerian Agama RI, al-Qur’an dan Terjemahnya, h. 284.  
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oleh keduanya, apalagi melakukan yang lebih buruk dari membentak “dan 

ucapkanlah kepada keduanya” sebagai ganti membentak bahkan dalam setiap 

percakapan dengannya “perkataan yang mulia” yaitu perkataan yang baik, lembut 

dan penuh kebaikan serta penghormatan.8 

 Dapat dipahami bahwa perintah berbakti kepada orang tua disebut setelah 

perintah untuk beribadah kepada Allah swt. Hal ini dimaksudkan agar manusia 

memahami bahwa berbuat baik kepada kedua orang tua sangat penting. Di samping 

itu, agar seseorang bersyukur atas kebaikan ibu dan bapaknya, merasakan betapa 

beratnya penderitaan kedua orang tuanya. Agar seseorang melihat begitu kesusahan 

seorang ibu ketika melahirkan maupun kesusahan ibu dan bapak dalam mencari 

nafkah, mengasuh, dan mendidik anaknya dengan penuh kasih sayang. Atas dasar 

inilah menjadi acuan agar seorang anak berkewajiban berbuat baik kepada ibu dan 

bapaknya 

2. Tingkat Kedua Menghargai dan Memiliki Rasa Bangga dengan Nilai yang 

Mereka Miliki  

Langkah di dalam model pembelajaran VCT pada tingkat kedua menghargai 

yang mana peserta didik memiliki rasa senang dan bangga dengan nilai yang 

mereka miliki dan mengklaim bahwa nilai yang dipilihnya merupakan bagian 

integral dari dirinya sendiri. Dalam proses pembelajaran, peserta didik akan 

dihadapkan pada hasil nilai yang nantinya harus mereka pertahankan dan mereka 

miliki sepenuhnya tanpa merasa malu dengan segala hasil pencapaian yang mereka 

miliki.  

Sikap menghargai pada tingkatan kedua ditunjukan dengan sikap peserta 

didik ketika di dalam kelas yaitu dapat saling membantu satu sama lain seperti 

berdiskusi dan saling mendukung satu sama yang lainnya untuk memecahkan 

                                                             
8M. Quraish Shihab, Tafsir al-Mishbah Volume 7 (Jakarta: Lentera Hati, 2002), h. 442-443.  
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masalah atau kasus yang sudah dipilih pada tingkatan pertama, selain itu sikap 

menghargai yang ditunjukkan juga adalah peserta didik yang dapat merespon 

dengan baik yaitu dengan memeberikan solusi untuk memecahkan kasus atau 

permasalahan yang dipilih pada tingkat pertama. Contoh sikap menghargai dalam 

tingkat kedua yaitu ketika peserta didik sudah memilih kasus atau permasalahan 

pada tingkat pertama yaitu permasalahan yang dijadika contoh adalah kasus Malin 

Kundang yang malu untuk mengakui ibunya karena ibunya sudah tua lalu ibunya 

mengutuk menjadi batu.  

Pada tingkat dua yaitu menghargai, peneliti memberikan kebebasan kepada 

peserta didik untuk menjawab, berpendapat dan menemukan nilai-nilai baru untuk 

memecahkan suatu masalah yang dianggap baik oleh peserta didik, mana yang 

dianggap tidak baik, apa yang harus peserta didik lakukan untuk menyelesaikan 

permasalah atau kasus tersebut, respon peserta didik yaitu sangat aktif untuk 

mencari jawaban dan berfikir berdiskusi dengan teman sebangku saling tukar 

menukar pendapat kemudian di akhir pembelajaran peneliti mengklarifikasikan 

nilai-nilai yang diputuskan oleh peserta didik, dan memberikan keputusan berupa 

nilai moral yang baik agar peserta didik bisa menerapkan dalam kehidupan sehari-

hari seperti menghormati orang tua dan guru, memilih dan memilah perintah orang 

tua yang sesuai dengan ajaran agama Islam. 

3. Tingkat Ketiga Berbuat atau Mencoba Melakukan  

Setelah melakukan tingkat pertama dan tingkat kedua, pada tingkat ketiga 

ini peserta didik mampu berbuat hal itu ditunjukkan dengan sikap yang mampu 

bekerja sama. Kerja sama yang dimaksud dalam penelitian ini dalam  pembelajaran 

peserta didik mampu menyelesaikan tugas kelas secara bersama, mereka dapat 

mendorong, menasehati, dan saling melengkapi satu sama lain termasuk 

menjelaskan kepada yang tidak mengerti, melalui metode yang digunakan peneliti.  
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Berdasarkan hal tersebut dapat dipahami bahwa pentingnya memberi 

kesempatan kepada peserta didik untuk aktif membangun sendiri pengetahuannya 

melalui interaksi dan pengalaman belajar terus menerus, dan dengan sendirinya 

melahirkan nilai-nilai yang dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, 

sebagaimana firman Allah swt. dalam QS al-Gasyiyah/88: 17-20. 

ل ق تَ  َخ  َك ي ف  ب ل  َإ ل ىَالْ   ون  َي نظ ر  إ ل ىَالسََّ(١٧َ)ََأ ف لا  ف ع تَ و  َر  َك ي ف  اء  إ ل ى(١٨َ)ََم  َو 

ب تَ  َن ص  َك ي ف  ب ال  تَ (١٩َ)ََال ج  ح  َس ط  َك ي ف  ض  إ ل ىَالْ  ر   (٢٠ََ)ََو 

Terjemahnya: 

17) Maka apakah mereka tidak memperhatikan unta bagaimana dia 
diciptakan, 18) Dan langit, bagaimana ia ditinggikan?, 19) Dan gunung-
gunung bagaimana ia ditegakkan?, 20)  Dan bumi bagaimana ia 
dihamparkan?9 

Ayat di atas, menunjukkan bahwa manusia diperintahkan untuk melihat, 

mengamati, bahkan meneliti bagaimana unta diciptakan dalam konteks lain, 

bagaimana seekor hewan dapat bertahan cukup lama di daerah padang pasir tanpa 

minum. Kemudian, anjuran untuk memperhatikan bagaimana langit, apa itu langit, 

dimana batasnya, apa warnanya, dan lain sebagainya. selanjutnya gunung-gunung 

ditancapkan dan bumi dihamparkan semuanya itu merupakan bukti bahwa ajaran 

Islam mendorong umat manusia untuk belajar langsung (secara nyata) dari 

pengalaman maupun untuk membentuk struktur pengetahuan yang baru dalam otak 

(pikirannya).10 

Peserta didik di kelas eksperimen merasa nyaman belajar karena proses 

pembelajaran yang dilakukan berbeda dengan biasanya yang dilakukan sebagian 

besar waktunya dengan ceramah saja, selain itu juga diberikan kelas dengan teman 

sehingga belajar lebih efektif dan komunikatif. Hal ini juga disebabkan karena 

                                                             

9Kementerian Agama RI, al-Qur’an dan Terjemahnya, h. 592.  

10Agus Zaenul Fitri, Manajemen Kurikulum Pendidikan Islam dari Normatif-Filosofis ke 

Praktis (Bandung: Alfabeta, 2013), h. 214.  
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model pembelajaran VCT tidak hanya menekankan pada materi yang terdapat di 

buku paket, tetapi juga meningkatkan rasa kepercayaan, tanggung jawab sehingga 

membuat peserta didik berani tampil di hadapan temannya di depan kelas. 

Berdasarkan penjelasan di atas selaras dengan teori yang diungkapkan 

Driver dan Bell dalam tulisan Hamzah, yakni karakteristik pembelajaran 

kontruktivisme di antaranya yakni: 1) Siswa tidak dipandang sebagai sesuatu yang 

pasif melainkan memiliki tujuan, 2) Belajar harus mempertimbangkan seoptimal 

mungkin proses keterlibatan siswa, 3) Pengetahuan bukan sesuatu yang datang dari 

luar, melainkan dikonstruksi secara personal, 4) Pembelajaran bukanlah transmisi 

pengetahuan, melainkan melibatkan pengaturan situasi lingkungan belajar, 5) 

Kurikulum bukanlah sekadar hal yang dipelajari, melainkan seperangkat 

pembelajaran, materi dan sumber.11 

Setelah dilakukan pengolahan data hasil penelitian, secara umum penelitian 

yang dilakukan menunjukkan bahwa pembelajaran Alquran Hadis dengan model 

pembelajaran VCT dapat memberikan pengaruh positif terhadap kemampuan 

kognitif peserta didik. Peningkatan kemampuan kognitif dapat terlihat dari cara 

menjawab soal post-test peserta didik kelas eksperimen dengan rata-rata tes 86,33 

sedangkan pada kelas kontrol dengan rata-rata 75,65. 

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Heny 

Frianty dan Ade Bayu Saputra, bahwa perbedaan hasil perhitungan rata-rata hasil 

belajar ranah kognitif mata pelajaran Alquran Hadis peserta didik yang mengikuti 

pembelajaran dengan model VCT lebih tinggi dibandingkan dengan pembelajaran 

dengan model expositori.12 Selain dari penelitian tersebut, hasil penelitian ini juga 

                                                             

11Suyono dan Hariyanto, Belajar dan Pembelajaran, h. 106. 

12Heny Frianty dan  Ade Bayu Saputra, “Pengaruh Model Pembelajaran VCT (Value 

Clarification Technique) terhadap Hasil Belajar Pendidikan Agama Islam Siswa Sekolah Dasar”, 

Jurnal at-Ta’lim, 19 No. 1 (2020): h. 127.  
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sejalan dengan yang dilakukan oleh Sutrisno, Yatim Riyanto, dan Waspodo Tjipto 

Subroto juga membuktikan bahwa model pembelajaran VCT lebih berpengaruh 

dibandingkan dengan model konvensional.13 Begitu pula hasil penelitian yang 

dilakukan oleh I Wayan Wira Astawa, Made Putra, dan I.B Gede Surya Abadi yang 

menunjukkan bahwa penggunaan model VCT memberikan pengaruh yang 

signifikan terhadap kompetensi pengetahuan peserta didik.14  

Melalui model pembelajaran ini diharapkan membantu peserta didik untuk 

lebih giat mengembangkan intelegensinya dalam menghadapi sebuah kejadian 

dalam hidupnya yang diawali dengan motivasi. Menghadirkan pembelajaran yang 

berhubungan langsung dengan kehidupan yakni kebudayaan atau kearifan lokal 

tersebut merupakan salah satu faktor eksternal yang dapat mempengaruhi hasil 

belajar peserta didik. Pembelajaran dengan menghadirkan materi yang 

berhubungan langsung dengan kehidupan peserta didik (kontekstual) akan 

memberikan dorongan motivasi dari dalam diri peserta didik untuk 

memperbolehkan hasil belajar yang lebih baik.  

Hal tersebut relevan dengan teori yang disampaikan oleh Djamarah yaitu, 

seorang peserta didik yang tidak memiliki motivasi belajar yang tinggi, tidak akan 

mungkin bisa melakukan kegiatan belajar dengan baik sehingga hasil belajarnya 

pun juga rendah. Kebalikannya, seorang peserta didik yang memiliki motivasi 

belajar yang tinggi, kegiatan belajar yang dilakukan akan baik pula sehingga 

memiliki hasil belajarnya pun tinggi.15  

                                                             

13Sutrisno, Yatim Riyanto, dan Waspodo Tjipto Subroto, “Pengaruh Model Value 

Clarification Technique (VCT) Berbasis Kearifan Lokal Terhadap Motivasi Belajar Dan Hasil 

Belajar Siswa”, Jurnal Kajian Penelitian Pendidikan dan Pembelajaran, 5 No. 1 (2020), h. 725.   

14I Wayan Wira Astawa, Made Putra, dan I.B Gede Surya Abadi, “Pembelajaran PPKn 

dengan Model VCT Bermuatan Nilai Karakter Meningkatkan Kompetensi Pengetahuan Siswa”, 

Jurnal Pedagogi dan Pembelajaran, 3 No. 2 (2020), h. 207.  

15Syaiful Bahri Djamarah, Psikologi Belajar (Jakarta: Rineka Cipta, 2011), h. 148.  
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan pemaparan yang telah peneliti jabarkan pada bab sebelumnya, 

maka peneliti memberikan kesimpulan pada penelitian kali ini yaitu sebagai 

berikut: 

1. Kemampuan kognitif peserta didik sebelum penerapan mode pembelajaran 

VCT yaitu skor maksimum yang diperoleh pre-test pada kelas kontrol adalah 

60, sedangkan skor minimumnya adalah 26. Nilai rata-rata yang diperoleh 

adalah 39,56 dengan standar deviasi 11,236. Sedangkan skor maksimum yang 

diperoleh post-test yang diajar pada  kelas kontrol adalah 86, sedangkan skor 

minimumnya adalah 46. Nilai rata-rata yang diperoleh adalah 66,21 dengan 

standar deviasi 8,380. Sesuai dengan skor rata-rata hasil belajar pre-test 

peserta didik sebesar 39,56, jika dikonversikan ke dalam tabel kategorisasi 

berada pada kategori kurang, begitupun dengan hasil belajar post-test peserta 

didik sebesar 66,21 jika dikonversikan ke dalam tabel kategorisasi berada 

pada kategori baik. 

2. Kemampuan kognitif peserta didik setelah penerapan mode pembelajaran 

VCT yaitu skor maksimum yang diperoleh pre-test pada kelas eksperimen 

adalah 86, sedangkan skor minimumnya adalah 33. Nilai rata-rata yang 

diperoleh adalah 42,15 dengan standar deviasi 14,701. Sedangkan skor 

maksimum yang diperoleh post-test yang diajar dengan menggunakan model 

pembelajaran VCT pada kelas eksperimen adalah 100, sedangkan skor 

minimumnya adalah 73. Nilai rata-rata yang diperoleh adalah 87,15 dengan 

standar deviasi 7,299. Sesuai dengan skor rata-rata hasil belajar pre-test 

peserta didik sebesar 42,15, jika dikonversikan ke dalam tabel kategorisasi 
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berada pada kategori cukup, begitupun dengan hasil belajar post-test peserta 

didik sebesar 87,15 jika dikonversikan ke dalam tabel kategorisasi berada 

pada kategori sangat baik. 

3. Terdapat pengaruh signifikan kemampuan kognitif peserta didik yang 

mendapat perlakuan yang diajar dengan menggunakan model pembelajaran 

VCT pada pembelajaran Alquran Hadis di MTs Tassbeh Baitul Qur’an 

Kabupaten Pinrang. Hal tersebut berdasarkan pengolahan data dengan SPSS 

versi 20 diperoleh Sig = 0,001, karena sig. (2-tailed) < α atau (0,001 < 0,05).  

B. Implikasi Penelitian 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dikemukakan di atas dan sebagai 

keterbatasan yang dimiliki penulis dalam penelitian ini, maka penulis akan 

mengemukakan beberapa implikasi dalam penyusunan tesis ini sebagai berikut:  

1. Implikasi Teoretis 

a. Pemilihan model pembelajaran yang tepat dapat berpengaruh terhadap 

pencapaian kemampuan kognitif peserta didik. Untuk pelajaran Alquran Hadis, 

terdapat perbedaan antara pembelajaran yang menggunakan model 

pembelajaran VCT dengan pembelajaran yang menggunakan model 

pembelajaran expositori atau konvensional. 

b. Pemahaman peserta didik terkait nilai-nilai dalam setiap materi pembelajaran 

mempunyai pengaruh terhadap kemampuan kognitifnya. Maka dari itu, 

diharapkan pendidik mata pelajaran Alquran Hadis dapat senantiasa melibatkan 

atau mengaktifkan peserta didik agar bersama-sama menemukan dan memahami 

nilai-nilai dari materi yang dipelajari. 

2. Implikasi Praktis 

a. Penelitian ini telah berhasil mempengaruhi kemampuan kognitif peserta didik 

pada mata pelajaran Alquran Hadis dengan menggunakan model pembelajaran 
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VCT sebagai perlakuan pada kelas eksperimen, maka peserta didik mengalami 

pemahaman konsep dan nilai-nilai dari pembelajaran melalui usaha mereka 

sendiri 

b. Hasil penelitian ini digunakan sebagai masukan bagi pendidik dan calon 

pendidik. Membenahi diri sehubungan dengan pengajaran yang telah dilakukan 

dan kemampuan kognitif yang telah dicapai dengan memerhatikan model 

pembelajaran yang tepat dan keterlibatan peserta didik memahami nilai dari 

pembelajaran untuk meningkatkan kemampuan kognitif mata pelajaran Alquran 

Hadis peserta didik. 
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TABEL HASIL INSTRUMEN (DATA MENTAH) 

 Tabel 1 
Hasil Angket Penerapan Model Pembelajaran Expositori 

NO NAMA SKOR 

1 Responden 1 60 

2 Responden 2 41 

3 Responden 3 40 

4 Responden 4 40 

5 Responden 5 48 

6 Responden 6 40 

7 Responden 7 39 

8 Responden 8 44 

9 Responden 9 37 

10 Responden 10 44 

11 Responden 11 43 

12 Responden 12 43 

13 Responden 13 48 

14 Responden 14 43 

15 Responden 15 43 

16 Responden 16 43 

17 Responden 17 44 

18 Responden 18 44 

19 Responden 19 42 

20 Responden 20 48 

21 Responden 21 43 

22 Responden 22 33 

23 Responden 23 40 

24 Responden 24 39 

25 Responden 25 43 

26 Responden 26 44 

27 Responden 27 42 

28 Responden 28 42 

29 Responden 29 40 

30 Responden 30 37 

31 Responden 31 40 

32 Responden 32 42 

33 Responden 33 46 

34 Responden 34 41 

 

  



 

 

 
 

Tabel 2 
Data Hasil Belajar Kelas kontrol 

NO NAMA 

PENILAIAN 

PRE-TEST POST-TEST 

JS JB NILAI JS JB NILAI 

1 Responden 1 11 4 26 6 9 60 

2 Responden 2 10 5 33 5 10 66 

3 Responden 3 11 4 26 7 8 53 

4 Responden 4 10 5 33 5 10 66 

5 Responden 5 11 4 26 7 8 53 

6 Responden 6 7 8 53 5 10 66 

7 Responden 7 6 9 60 5 10 66 

8 Responden 8 10 5 33 5 10 66 

9 Responden 9 11 4 26 5 10 66 

10 Responden 10 10 5 33 4 11 73 

11 Responden 11 11 4 26 4 11 73 

12 Responden 12 8 7 46 5 10 66 

13 Responden 13 7 8 53 4 11 73 

14 Responden 14 8 7 46 5 10 66 

15 Responden 15 11 4 26 5 10 66 

16 Responden 16 8 7 46 5 10 66 

17 Responden 17 7 8 53 5 10 66 

18 Responden 18 6 9 60 4 11 73 

19 Responden 19 10 5 33 6 9 60 

20 Responden 20 11 4 26 7 8 53 

21 Responden 21 10 5 33 7 8 53 

22 Responden 22 11 4 26 8 7 46 

23 Responden 23 8 7 46 5 10 66 

24 Responden 24 7 8 53 5 10 66 

25 Responden 25 8 7 46 4 11 73 

26 Responden 26 11 4 26 6 9 60 

27 Responden 27 8 7 46 2 13 86 

28 Responden 28 10 5 33 5 10 66 

29 Responden 29 9 6 40 5 10 66 

30 Responden 30 8 7 46 3 12 80 

31 Responden 31 7 8 53 3 12 80 

32 Responden 32 9 6 40 4 11 73 

33 Responden 33 9 6 40 5 10 66 

34 Responden 34 7 8 53 4 11 73 



 

 

 
 

Tabel 3 
Hasil Angket Penerapan Model Pembelajaran Value Clarification Technique 

(VCT) 

NO NAMA SKOR 

1 Responden 1 56 

2 Responden 2 54 

3 Responden 3 68 

4 Responden 4 65 

5 Responden 5 47 

6 Responden 6 58 

7 Responden 7 46 

8 Responden 8 47 

9 Responden 9 55 

10 Responden 10 55 

11 Responden 11 50 

12 Responden 12 59 

13 Responden 13 60 

14 Responden 14 60 

15 Responden 15 52 

16 Responden 16 67 

17 Responden 17 56 

18 Responden 18 59 

19 Responden 19 55 

20 Responden 20 58 

21 Responden 21 53 

22 Responden 22 59 

23 Responden 23 59 

24 Responden 24 48 

25 Responden 25 51 

26 Responden 26 52 

27 Responden 27 45 

28 Responden 28 63 

29 Responden 29 55 

30 Responden 30 52 

31 Responden 31 55 

32 Responden 32 56 

33 Responden 33 49 

34 Responden 34 54 

 



 

 

 
 

Tabel 4 
Data Hasil Belajar Kelas eksperimen 

NO NAMA 

PENILAIAN 

PRE-TEST POST-TEST 

JS JB NILAI JS JB NILAI 

1 Responden 1 7 8 53 2 13 86 

2 Responden 2 5 10 66 2 13 86 

3 Responden 3 4 11 73 0 15 100 

4 Responden 4 5 10 66 2 13 86 

5 Responden 5 6 9 60 2 13 86 

6 Responden 6 4 11 73 1 14 93 

7 Responden 7 5 10 66 2 13 86 

8 Responden 8 6 9 60 1 `14 93 

9 Responden 9 4 11 73 2 13 86 

10 Responden 10 7 8 53 1 14 93 

11 Responden 11 6 9 60 2 13 86 

12 Responden 12 8 7 46 3 12 80 

13 Responden 13 7 8 53 3 12 80 

14 Responden 14 5 10 66 2 13 86 

15 Responden 15 3 12 80 0 15 100 

16 Responden 16 2 13 86 0 15 100 

17 Responden 17 4 11 73 1 14 93 

18 Responden 18 10 5 33 3 12 80 

19 Responden 19 7 8 53 3 12 80 

20 Responden 20 10 5 33 0 15 100 

21 Responden 21 6 9 60 3 12 80 

22 Responden 22 9 6 40 3 12 80 

23 Responden 23 6 9 60 2 13 86 

24 Responden 24 8 7 46 0 100 100 

25 Responden 25 9 6 40 2 13 86 

26 Responden 26 8 7 46 1 14 93 

27 Responden 27 8 7 46 1 13 86 

28 Responden 28 3 12 80 1 14 93 

29 Responden 29 10 5 33 3 12 80 

30 Responden 30 7 8 53 2 13 86 

31 Responden 31 6 9 60 3 12 80 

32 Responden 32 10 5 33 3 12 80 

33 Responden 33 8 7 46 4 11 73 

34 Responden 34 9 6 40 3 12 80 
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Proses pembelajaran di lokasi penelitian 



 

 

 
 

 

 

 

 

Kegiatan rutin peserta didik MTs Tassbeh Baitul Qur’an setelah 
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