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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN 

A. Transliterasi Arab-Latin 

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat 

dilihat pada tabel berikut: 

1. Konsonan  

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 

(‟). 

Huruf  Arab Nama Huruf Latin Nama 

 Alif tidak dilambangkan tidak dilambangkan ا

 Ba B Be ب

 Ta T Te ت
 s\a s\ es (dengan titik di atas) ث
 Jim J Je ج
 h}a h} ha (dengan titik di bawah) ح
 Kha Kh ka dan ha خ
 Dal D De د

 z\al z\ zet (dengan titik di atas) ذ
 Ra R Er ر

 Zai Z Zet ز
 Sin S Es ش

 Syin Sy es dan ye ش
 s}ad s} es (dengan titik di bawah) ص
 d{ad d} de (dengan titik di bawah) ض

 t}a t} te (dengan titik di bawah) ط

 z}a z} zet (dengan titik di bawah) ظ
 ain „ apostrof terbalik„ ع

 Gain G Ge غ

 Fa F Ef ف

 Qaf Q Qi ق

 Kaf K Ka ن

 Lam L El ل
 Mim M Em و

ٌ Nun N En 
 Wau W We و
 Ha H Ha ـه

 Hamzah ‟ apostrof ء
 Ya Y Ye ي
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2. Vokal 

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

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

Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai 

berikut: 

 

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara 

harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu: 

C

ontoh

: 

كَ 

 :يْفَ 

kaifa 

 haula : ه ىْلَ 

3. Maddah  

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, 

transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu: 

Contoh: 

اتَ   ma>ta : ي 

ي ً  <rama : ر 

 qi>la : ليِْمَ 

ىْتَُ ًُ  yamu>tu :   ي 

4. Ta>’ marbu>t}ah 

Tanda Nama Huruf Latin Nama 

 fath}ah A A ا َ

 Kasrah I I اَِ

 d}amah U U اَُ

Tanda Nama Huruf Latin Nama 

 ًَْ  fath}ah dan ى 
ya>’ 

Ai a dan i 

 fath}ah dan ى ىَْ
wau 

Au a dan u 

Harakat dan 
Huruf 

Nama 
Huruf dan 

Tanda 
Nama 

َي َا      ... ... 
fath}ah dan alif atau 
ya>’ 

a> a dan garis di atas 

 kasrah dan ya>’ i> i dan garis di atas  ىً

 d}amah dan wau u> u dan garis di atas  ىىُ
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Transliterasi untuk ta>’ marbu>t}ah ada dua, yaitu: ta>’ marbu>t}ah 

yang hidup atau mendapat harakat fath}ah, kasrah, dan d}ammah, 

transliterasinya adalah [t]. Sedangkan ta>’ marbu>t}ah yang mati atau mendapat 

harakat sukun, transliterasinya adalah [h]. 

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

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

ta>’marbu>t}ah itu ditransliterasikan dengan ha (h). 

Contoh: 

طْف الَِ ةَُالَْْ  وْض   <raud}ah al-at}fal : ر 

دِيُْ ةَُانْف اضِه ةَُ  ً  al-madi>nah al-fa>d}ilah : ا نْ

ةَُ  ً  al-h}ikmah :  ا نْحكْ

5. Syaddah (Tasdi>d) 

Syaddah atau tasydi>d yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan 

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

perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah. 

Contoh: 

ا َ بَُّ  <rabbana : ر 

يُْ ا  <najjaina : َ جَّ

كَ   al-haqq : ا نْح 

ىَ   nu“ima : َعُِّ

دُوَ   aduwwun‘ : ع 

Jika huruf يber-tasydid di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf 

kasrah ((َِّىي maka ia ditransliterasi seperti huruf maddah menjadi i>. 

Contoh: 

هيَِ   ali> (bukan „Aliyy atau „Aly)„ : ع 

َبيَِ  ر   arabi> (bukan „Arabiyy atau „Araby)„ : ع 

 

6. Kata Sandang 

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf 

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

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: 
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صَُ ًْ  al-syamsu (bukan asy-syamsu) : ا نشَّ

ن ةَُ نْس   al-zalzalah (bukan az-zalzalah) : ا نسَّ

ف ةَُ  al-falsafah : ا نْف هْس 

 al-bila>du : ا نْبلِا دَُ

7. Hamzah 

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

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

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

Contoh: 

 ٌَ  <ta’murun : ت أَْيُرُوْ

 ‘al-nau : ا نَُّىْعَُ

يْءَ   syai’un : ش 

 umirtu : أيُِرْتَُ

8. Penulisan Kata Arab yang Lazim Digunakan dalam Bahasa Indonesia 

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

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

yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau 

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

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

kata al-Qur‟an (dari al-Qur’a>n), alhamdulillah, dan munaqasyah. Namun, bila 

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

ditrans-literasi secara utuh.  

Contoh: 

Fi>Zila>l al-Qur’a>n 

al-Sunnahqablal-tadwi>n 

9. Lafz} al-Jala>lah(الله) 

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

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

huruf hamzah. 

Contoh: 

َاللهَِ ٍُ  billa>hباَِلله di>nulla>hدِيْ

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

jala>lah, ditransliterasi dengan huruf [t]. 

 Contoh: 

ةَِاللهَِ  ً حْ  humfi>rah}matilla>hهىَُْفيَِْر 
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10. Huruf Kapital 

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

transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Wa ma> Muh}ammadunilla>rasu>l 

Inna awwalabaitinwud}i‘alinna>si lallaz\i>biBakkatamuba>rakan 

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

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

Abu> Nas}r al-Fara>bi> 

Al-Gaza>li> 

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

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

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

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

11. Daftar Singkatan 

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah: 

swt.  = subh}a>nahu>wata‘a>la> 

saw.   = s}allalla>hu ‘alaihi wasallam 

a.s.   = ‘alaihi al-sala>m 

H   = Hijrah 

M   = Masehi 

SM   = Sebelum Masehi 

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

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

Nas}r H{a>mid Abu> Zaid, ditulis menjadi: Abu> Zaid, Nas}r H{a>mid (bukan: 
Zaid, Nas}r H{ami>d Abu>) 
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w.   = Wafat tahun 

QS …/…: 4 = QSal-Baqarah/2: 4 atau QSĀl „Imrān/3: 4 

HR   = Hadis Riwayat 
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ABSTRAK 

Nama   : Hasmawati 

NIM   : 20100114176 

Jurusan/Fakultas : Pendidikan Agama Islam/Tarbiyah dan Keguruan 

Judul :.Pengaruh Penerapan Model Cooperative Tipe Student 

Facilitator and Explaining Terhadap Hasil Belajar 

Fikih Peserta Didik MTs Negeri Gowa 

 

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan : (1) hasil belajar Fikih 

yang tidak menerapkan Model pembelajaran Cooperative Tipe Student Facilitator 

and Explaining di MTs Negeri Gowa; (2) hasil belajar Fikih yang menerapkan 

Model pembelajaran Cooperative Tipe Student Facilitator and Explaining di MTs 

Negeri Gowa; (3) pengaruh hasil belajar Fikih yang menerapkan model 

pembelajaran Cooperative Tipe Student Facilitator and Explaining di MTs Negeri 

Gowa Kab. Gowa. 

Jenis penelitian ini adalah penelitian Quasi Eksprimen menggunakan 

desain Nonequivalent Control Group Design. Lokasi penelitian d MTs Negeri 

Gowa dengan populasi yaitu seluruh peserta didik kelas VIII MTs Negeri Gowa 

dan sampel yang digunakan sebanyak 48 peserta didik yang terdiri dari 2 kelas 

yaitu kelas VIII 1 dan VIII 2. Metode pengumpulan data dengan tes hasil belajar 

berupa petanyaan pilihan ganda dan tugas-tugas yang harus dijawab atau 

diselesaikan oleh peserta didik dan lembar observasi yang digunakan untuk 

mengetahui dan meninjau keterlaksanaan penelitian. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa : (1) hasil belajar Fikih yang tidak 

menerapkan Model pembelajaran Cooperative Tipe Student Facilitator and 

Explaining di MTs Negeri Gowa mengalami peningkatan, yaitu nilai pretest 

adalah 73,75 dan nilai posttest adalah 86,66; (2) hasil belajar Fikih yang 

menerapkan Model pembelajaran Cooperative Tipe Student Facilitator and 

Explaining di MTs Negeri Gowa mengalami peningkatan, yaitu nilai pretest 

adalah 80 dan nilai posttest adalah 91; (3) pengaruh hasil belajar Fikih pada 

penerapan model pembelajaran Cooperative Tipe Student Facilitator and 

Explaining di MTs Negeri Gowa Kab. Gowa berdasarkan hasil perhitungan SPSS 

di peroleh nilai thitung > ttabel yaitu 2,003 > 1,71. Maka kesimpulan yang diambil 

adalah H0 ditolak dan H1 diterima atau terdapat perbedaan hasil belajar Fikih yang 

menerapkan model Cooperative Tipe Student Facilitator and Explaining di MTs 

Negeri Gowa. 

Implikasi dari penelitian ini bagi peserta didik di MTs Negeri Gowa di 

harapkan hasil belajarnya dapat dipertahankan dan ditingkatkan sehingga Model 

pembelajaran Cooperative Tipe Student Facilitator and Explaining dapat 

dipertimbangkan sebagai salah satu alternatif dalam proses belajar mengajar. 

Untuk menambah wawasan keilmuan peneliti tentang model Student Facilitator 

and Explaining dan dapat dijadikan sebagai salah satu acuan untuk melaksanakan 

penelitian selanjutnya. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Pada dasarnya pendidikan merupakan suatu proses membimbing manusia 

dari tidak tahu menjadi tahu.
1
 Pendidikan senantiasa akan berkembang dari waktu 

ke waktu sesuai dengan perkembangan zaman. Salah satu ciri dari perkembangan 

pendidikan adalah perubahan-perubahan dalam berbagai komponen sistem 

pendidikan, strategi belajar mengajar, media pembelajaran dan sumber belajar 

lainnya. Pada dasarnya pembelajaran merupakan upaya untuk membantu peserta 

didik agar dapat tumbuh dan berkembang dalam pendidikan. 

Hal yang paling pokok dari seluruh proses pendidikan di sekolah adalah 

kegiatan pembelajaran. Kegiatan pembelajaran merupakan suatu upaya yang 

memungkingkan peserta didik dapat belajar. Proses pembelajaran itulah yang 

nantinya menentukan seberapa jauh tujuan pendidikan dapat tercapai. Oleh karena 

itu, kegiatan pembelajaran di sekolah perlu dikelola sebaik mungkin supaya 

tercapai tujuan pendidikan karena apabila seorang pendidik mampu mengelolah 

pembelajaran di dalam kelas, maka peserta didik akan aktif dalam pembelajaran, 

sehingga tujuan pembelajaran dapat tercapai. Dalam Islam, orang yang berilmu 

bahkan ditinggikan derajatnya oleh Allah swt. Sebagaimana firman-Nya dalam 

Surah Al Mujaadilah/58: ayat 11 

                             

                           

           ...() 

                                                      
1
 Binti Maunah, Ilmu Pendidikan, (Yogyakarta: Teras 2009), h. 1. 
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Terjemahnya: 

Hai orang-orang beriman apabila kamu dikatakan kepadamu: "Berlapang-lapanglah 
dalam majelis", Maka lapangkanlah niscaya Allah akan memberi kelapangan 
untukmu dan apabila dikatakan: "Berdirilah kamu", Maka berdirilah, niscaya Allah 
akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang 
diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. dan Allah Maha mengetahui apa yang 
kamu kerjakan (QS. Al-Mujadilah 58 : 11).

2
 

Maksud dari ayat di atas menerangkan bahwa manusia yang berilmu akan 

mendapatkan kedudukan yang lebih tinggi, manusia yang berilmu dapat 

mewujudkan kemajuan bangsa. Begitu penting pendidikan sehingga harus 

dijadikan prioritas dalam pembangunan bangsa, dan itu berarti diperlukan mutu 

pendidikan yang baik sehingga tercipta proses pendidikan yang cerdas, damai, 

terbuka, demokratif dan kompetitif.  

Keberhasilan dalam proses pembelajaran adalah ketika peserta didik 

mampu menguasai materi yang telah diajarkan, sehingga peserta didik mendapat 

hasil belajar yang maksimal. Hasil belajar adalah kemampuan yang diperoleh 

peserta didik setelah melalui kegiatan pembelajaran.
3
 Agar hasil belajar dapat 

tercapai dengan maksimal maka pendidik harus pandai dalam mengolah kelas.  

Seorang pendidik dituntut untuk dapat mengelola (manajemen) kelas, 

penggunaan metode mengajar, strategi mengajar, maupun sikap dan karakteristik  

pendidik dalam mengelola proses belajar mengajar yang efektif, mengembangkan 

bahan pengajaran dengan baik, dan meningkatkan kemampuan peserta didik untuk 

menyimak pelajaran dan menguasai tujuan pendidikan yang harus mereka capai. 

Singkatnya kualitas pendidikan sangat dipengaruhi kualitas pendidiknya. 
4
 

Model pembelajaran adalah pola yang digunakan sebagai pedoman dalam 

                                                      
2Departemen Agama RI, al-Qur’an dan Terjemahannya (Surabaya: Penerbit Al-

Hidayah, 2002), h. 951. 

3
Mulyono Abdurrahman, Pendidikan Bagi Anak Berkesulitan Belajar, (Jakarta: PT 

Rineka Cipta, 2003), h. 37-38. 

4
Hamid Darmadi, Kemampuan Dasar Mengajar Landasan Konsep dan  Implementasi 

(Cet. II; Bandung: Alfabeta, 2010), h. 36.  
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merencanakan pembelajaran di kelas maupun tutorial atau pedoman. Model 

pembelajaran dapat diartikan pula sebagai pola yang digunakan untuk penyusunan 

kurikulum, mengatur materi, dan memberi petunjuk kepada guru di kelas. 

Menurut Arends, model pembelajaran mengacu pada pendekatan yang akan 

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

kegiatan pembelajaran, lingkungan pembelajaran, dan pengelolaan kelas. Model 

pembelajaran dapat didefinisikan sebagai kerangka konseptual yang melukiskan 

prosedur sistematis dalam mengiorganisasikan pengalaman belajar untuk 

mencapai tujuan belajar.
5
 

Namun, permasalahan yang terdapat di MTs Negeri Gowa Kabupaten 

Gowa guru masih menggunakan model pembelajaran konvensional sehingga 

menyebabkan peserta didik kurang semangat bahkan bosan dalam mengikuti 

pembelajaran. Untuk itu pentingnya memahami berbagai macam model 

pembelajaran agar peserta didik dapat dengan mudah memahami dan menerima 

materi yang diajarkan. Salah satu model yang bisa digunakan adalah model 

pembelajaran Cooperative tipe Student Facilitator and Explaining, model yang 

mampu melatih peserta didik untuk dapat mempresentasikan ide atau gagasan 

mereka pada teman-temannya.
6
 

Langkah-langkah model pembelajaran Cooperative Tipe Student 

Facilitator and Explaining yaitu guru menyampaikan kompetensi yang ingin di 

capai, guru menyajikan materi, memberikan kesempatan peserta didik untuk 

menjelaskan kepada peserta didik lainnya baik melalui bagan atau peta konsep, 

selanjutnya guru menyimpulkan ide atau pendapat dari peserta didik sekaligus 

memberi penjelasan singkat. Melalui model pembelajaran Cooperative Tipe 

                                                      
5
Agus Suprijono, Cooperative Learning Teori dan Aplikasi Paikem, h. 45-46. 

6
Imas Kurniasih dan Berlin Sani, Ragam Pengembangan Model Pembelajaran untuk 

Peningkatan Profesionalitas Guru, (Bandung: Kata Pena, 2015), h. 79. 
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Student Facilitator and Explaining peserta didik di ajak untuk dapat menerangkan 

kepada peserta didik lain, serta mengeluarkan ide-ide yang ada dipikirannya 

sehingga lebih dapat memahami materi tersebut. 

B. Rumusan Masalah 

Masalah pokok adalah bagaimana Model Pembelajaran Cooperative Tipe 

Student Facilitator and Explaining dalam meningkatkan hasil belajar. Masalah 

pokok tersebut kemudian di kembangkan menjadi beberapa masalah penelitian 

yang dirumuskan dalam bentuk deskriptif dan asosiatif sebagai berikut:  

1. Bagaimana hasil belajar Fikih peserta didik kelas VIII MTs Negeri Gowa 

Kab. Gowa yang tidak menerapkan model pembelajaran Cooperative Tipe 

Student Facilitator and Explaining ? 

2. Bagaimana hasil belajar Fikih peserta didik kelas VIII MTs Negeri Gowa 

Kab. Gowa yang menerapkan model pembelajaran Cooperative Tipe 

Student Facilitator and Explaining ? 

3. Apakah terdapat pengaruh penerapan model pembelajaran Cooperative Tipe 

Student Facilitator and Explaining terhadap hasil belajar peserta didik pada 

mata pelajaran Fikih di kelas VIII MTs Negeri Gowa Kab. Gowa ? 

C. Penelitian Terdahulu 

Diani Ning Tyas, telah melaksanakan penelitian uji analisa tentang  pengaruh  

model  pembelajaran  student facilitator  and  explaining  terhadap  keaktifan 

siswa pada pembelajaran pendidikan agama Islam kelas V SDN  Kedungrejo 

Waru Sidoarjo  dapat diketahui  bahwa  model  pembelajaran  student  facilitator 

and  explaining bidang  studi  pendidikan agama Islam adalah dalam  kategori  

baik. Hal ini dibuktikan dengan perhitungan rata-rata variabel model 

pembelajaran  student facilitator  and  explaining  pada  bidang  studi  pendidikan  

agama Islam sebesar 50. Begitu juga, dengan perhitungan variabel keaktifan siswa 
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dalam pembelajaran kelas V SDN Kedungrejo Waru Sidoarjo, dikategorikan 

cukup baik. Hal ini ditunjukkan dengan rata-rata keaktifan peserta didik sebesar 

49.
7
 

Muslianti telah melaksanakan penelitian pada tahun 2016 dengan judul 

”Penerapan Model Student Facilitator and Explaining untuk Meningkatkan Hasil 

Belajar Peserta Didik Pada Mata Pelajaran IPA di Kelas V MIN Merduati Banda 

Aceh” berdasarkan penelitiannya tentang model Student Facilitator and 

Explaining terhadap mata pelajaran IPA yang di ujikan di MIN Merduati Banda 

Aceh, dapat di ambil kesimpulan sebagai berikut: hasil dari aktivitas peserta didik 

selama dua siklus telah menunjukkan adanya peningkatan. Di lihat dari nilai yang 

di peroleh pada siklus I yaitu 3,20 kategori baik dan siklus II dengan nilai 3,68 

dengan kategori sangat baik. Data tersebut menunjukkan bahwa aktivitas peserta 

didik dalam proses pembelajaran dengan menerapkan model Student Facilitator 

and Explaining pada materi perubahan sifat benda mengalami peningkatan karena 

aktivitas guru dalam pembelajaran telah terlaksana sesuai dengan yang 

direncanakan.
8
 

Shofa Atin Ulul Azmi. Berdasarkan hasil penelitian bahwa terdapat 69, 4% 

variabel prestasi belajar PAI dipengaruhi oleh variabel strategi pembelajaran  

student facilitator and explaining, sisanya sebesar 30,6% dipengaruhi oleh 

variabel lainnya. Berdasarkan pada besarnya pengaruh variabel Strategi 

pembelajaran student facilitator and explaining terhadap prestasi belajar PAI 

menandakan bahwa faktor Strategi pembelajaran student facilitator and  

                                                      
7
Diani Ning Tyas, Pengaruh Model Pembelajaran Student Fasilitator and Explaining 

terhadap Keaktifan Siswa pada Pembelajaran Pendidikan Agama Islam kelas V SDN Kedungerjo 

Waru Sidoarjo, Skripsi, (Surabaya Fak. Tarbiyah dan Keguruan 2016), hal.121-122. 

8
Muslianti, “Penerapan Model Student Facilitator and Explaining untuk Meningkatkan 

Hasil Belajar Peserta Didik Pada Mata Pelajaran Ipa di Kelas V MIN Merduati Banda Aceh” 

Skripsi, (Banda Aceh: Fakultas Tarbiyah Dan Keguruan Universitas Negeri Ar-Raniry Darussalam 

Banda Aceh), h. 70. 
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explaining  masih cukup kuat untuk memprediksi prestasi  belajar PAI. Sedangkan 

faktor-faktor yang lain mungkin juga dapat memprediksi prestasi belajar PAI 

seperti motivasi belajar, sikap, dan faktor-faktor eksternal lain.
9
 

Tika Mufrika telah melaksanakan penelitian pada tahun 2010 dengan judul 

”Pengaruh Model Pembelajaran Kooperatif Metode Student Facilitator and 

Explaining Terhadap Kemampuan Komunikasi Matematika Peserta Didik”. 

Berdasarkan penelitiannya tentang model pembelajaran Student Facilitator and 

Explaining pada mata pelajaran Matematika yang di ujikan di MTs Manaratul 

Islam Jakarta, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut: pada diskusi pertama, 

peserta didik masih bingung mengerjakan lembar kerja tersebut karena peserta 

didik belum terbiasa mencari informasi sendiri yang terdapat dalam soal. Peserta 

didik yang pintar pun lebih senang mengerjakannya sendiri. Dari hal ini terlihat 

interaksi antar peserta didik ketika belajar belum terjalin penuh. Ketika peserta 

didik diminta menyampaikan ide dan menjelaskan hasil kerja, masih terdapat 

peserta didik yang malu-malu, enggan, dan sulit. Namun pada pertemuan 

selanjutnya sedikit demi sedikit peserta didik terbiasa dengan penggunaan metode 

Student Facilitator and Explaining dan terdapat perubahan positif dengan 

kemampuan komunikasi matematika peserta didik. Peserta didik antusias dan 

tidak malu-malu lagi untuk menyampaikan ide/gagasan baik secara lisan maupun 

tulisan. Dari hal itu, terlihat terjalin interaksi lebih optimal baik antar peserta didik 

maupun guru.
10

 

                                                      
9
Ma‟had Islamy 1 Ulu Palembang” Skripsi (Palembang, Fak. Ilmu Tarbiyah dan 

Keguruan, 2017), hal. 91 Shofa Atin Ulul Azmi, Pengaruh Implementasi Strategi Pembelajaran 

Student Facilitator and Explaining terhadap Peningkatan Prestasi Belajar Pendidikan Agama 

Islam dan Budi Pekerti Di SMPN 1 Sukodadi Lamongan, Skripsi (Surabaya Fak. Tarbiyah dan 

Keguruan 2017), h. 118. 

10
Tika Mufrika, “Pengaruh Model Pembelajaran Kooperatif Metode Student Facilitator 

and Explaining Terhadap Kemampuan Komunikasi Matematika Peserta Didik” Skripsi, (Jakarta: 

Fakultas Ilmu Tarbiyah Dan Keguruan Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta), h. 

56. 
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 Destianah telah melaksanakan penelitian pada tahun 2016 dengan judul 

”Pengaruh Model Kooperatif Student Facilitator and Explaining Terhadap 

Keterampilan Proses Sains Peserta Didik Kelas VIII Pada Mata Pelajaran Ipa di 

MTs Negeri Palembang” berdasarkan penelitiannya tentang model Student 

Facilitator and Explaining terhadap mata pelajaran Ipa yng di ujikan di MTs 

Negeri Palembang, dapat di ambil kesimpulan sebagai berikut: penelitian di 

laksanakan selama empat kali pertemuan, dalam pelaksanaan model kooperatif 

tipe Student Facilitator and Explaining setiap pertemuan di pilih peserta didik 

tiap-tiap kelompok untuk menjadi fasilitator bagi teman sekelompoknya. 

Pertemuan pertama pemilihan berdasarkan nilai tertinggi yang ada di kelas 

tersebut, pertemuan selanjutnya dipilih berdasarkan hasil evaluasi proses 

pembelajaran pada pertemuan sebelumnya, hal ini dikarenakan guru dapat 

mengetahui potensi yang dimiliki peserta didik lain sehingga pelajaran tidak 

monoton karena yang menjadi fasilitator itu-itu saja, dan dapat memberikan 

motivasi kepada seluruh peserta didik untuk giat belajar dan aktif di dalam kelas. 

Pertemuan pertama peserta didik masih memerlukan adaptasi, peserta didik masih 

banyak bertanya mengenai model pembelajaran Student Facilitator and 

Explaining terutama yang dipilih sebagai fasilitator, karena selama ini peserta 

didik masih mengikuti pelajaran dengan metode konvensional yaitu ceramah, 

diskusi, dan tanyajawab. Pertemuan kedua suasana kelas tegang (peserta didik 

tidak ribut dalam proses pembelajaran) peserta didik berkonsentrasi terhadap 

objek pengamatan yang ada di depan mereka. Pertemuan ketiga dan keempat 

peserta didik mengikuti proses pembelajaran dengan tertib dan tenang 

pelaksanaan model kooperatif tipe Student Facilitator and Explaining 

berlangsung dengan baik rata-rata nilai post tes peserta didik di kelas eksperimen 

adalah sebesar 83,43 sedangkan rata rata nilai post tes peserta didik kelas kontrol 
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sebesar 79,378 dari keduanya dapat diketahui bahwa ada perbedaan antara kelas 

eksperimen dan kelas kontrol, skor pada kelas eksperimen lebih tinggi dari kelas 

kontrol.
11

 

Dari beberapa hasil penelitian terdahulu, terdapat perbedaan pada 

penelitian ini, yaitu sebagai berikut: 

a. Waktu dan lokasi penelitian 

b. Mata pelajaran yang dipilih pada penelitian sebelumnya yaitu mata pelajaran 

umum, sedangkan pada penelitian ini mata pelajaraan agama yakni Fikih. 

D. Hipotesis  

Istilah hipotesis berasal dari bahasa Yunani yang mempunyai dua kata 

“hipo” (lemah) dan “thesis” (proposisi atau teori). Hipotesis adalah dugaan 

sementara yang masih lemah kebenarannya. Atas dasar definisi diatas dapat 

diartikan bahwa hipotesis adalah jawaban atau dugaan sementara yang harus diuji 

kebenarannya.
12

 

Hipotesis dalam penelitian ini adalah terdapat pengaruh penerapan model 

pembelajaran Cooperative Tipe Student Facilitator and Explaining terhadap 

peningkatan hasil belajar peserta didik pada mata pelajaran Fikih di MTs Negeri 

Gowa Kab. Gowa. 

E. Definisi Operasional  Variabel 

Agar tidak terjadi salah persepsi terhadap judul penelitian ini, maka 

penulis perlu memperjelas dan mempertegas arti kata-kata yang dianggap sulit, 

                                                      
11

Destianah, “Pengaruh Model Cooperative Student Facilitator and Explaining Terhadap 

Keterampilan Proses Sains Peserta Didik Kelas VII Pada Mata Pelajaran Ipa di MTs Negeri 

Palembang” Skripsi, (Palembang: Fakultas Imu Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri 

Raden Fatah Palembang), h. 51. 

12
Irianton Aritonang dan Heru Subaris, Implikasi Statistika dalam Pengolahan dan 

Analisis Data Kesehatan, (Yogyakarta: Media Presindo, 2005), h. 84. 
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sehingga setelah dirangkai dalam kalimat, maksudnya dapat di mengerti sebagai 

berikut: 

1. Model pembelajaran Student Facilitator and Explaining merupakan model 

pembelajaran yang melatih peserta didik untuk menyajikan materi kepada 

peserta didik lainnya untuk mencapai kompetensi. Adapun tahapan dari 

pembelajaran Student Facilitator and Explaining adalah: 

a. Guru menyampaikan kompetensi yang ingin di capai. 

b. Guru mendemonstrasikan atau menyajikan garis-garis besar materi 

pembelajaran. 

c. Memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk menjelaskan kepada 

peserta didik lainnya, misalnya melalui bagan atau peta konsep. Hal ini 

bisa dilakukan secara bergiliran. 

d. Guru menyimpulkan ide atau pendapat dari peserta didik. 

e. Guru menerangkan semua materi yang disajikan saat itu.  

f. Guru membimbing peserta didik untuk membuat kesimpulan sesuai 

dengan materi yang dibahas.
13

 

2. Hasil belajar merupakan suatu proses dari seseorang yang berusaha untuk 

memperoleh suatu bentuk perubahan perilaku. Hasil belajar adalah 

kemampuan yang dimiliki peserta didik setelah menerima pengalaman 

belajarnya berupa nilai yang mencakup bidang kognitif, afektif dan 

psikomotorik. Hasil belajar yang akan diukur pada penelitian ini adalah 

ranah kognitif dengan menggunakan uji tes berupa soal-soal yang harus 

dijawab atau diselesaikan oleh peserta didik dengan tujuan untuk mengukur 

                                                      
13

Sri Fatmawati, Nina Ariesta, Laily Yunita Susanti, Darmaji dan Surya Rosa Putra, 

Desain Laboratorium Skala Mini untuk Pembelajaran Sains Terpadu, (Yogyakarta: CV Budi 

Utama, 2012), h. 29. 
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kemajuan belajar peserta didik. Tes ini berbentuk uraian pilihan ganda yang 

terdiri dari empat pilihan yaitu a, b, c, dan d. 
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BAB II 

TINJAUAN TEORITIS 

A. Model Pembelajaran Cooperative Tipe Student Facilitator and Explaining 

1. Pengertian Model Pembelajaran Cooperative Tipe Student Facilitator 

and Explaining 

Model pembelajaran Cooperative merupakan model pembelajaran dengan 

menggunakan sistem pengelompokan atau tim kecil, yaitu antara empat sampai 

enam orang yang mempunyai latar belakang akademis, jenis kelamin, ras, atau 

suku yang berbeda (heterogen).
14

 

Tujuan pembelajaran Cooperative dapat disimpulkan yaitu keberhasilan 

kelompok menentukan keberhasilan individu, dengan adanya kerja sama dan 

interaksi dalam pembelajaran Cooperative membuat terjadinya saling 

membelajarkan antar individu tiap kelompok yang akan menimbulkan keluwesan 

saling berbagi informasi sehingga dapat meningkatkan penguasaan pengetahuan 

akademik individu dalam kelompok. Pembelajaran Cooperative memberi peluang 

bagi peserta didikdari berbagai latar belakang dan kondisi untuk untuk bekerja 

dengan saling bergantung pada tugas-tugas akademik dan melalui struktur 

penghargaan kooperatif akan belajar saling menghargai terhadap perbedaan 

individu satu sama lain.
15

 

Model pembelajaran Student Facilitator and Explaining merupakan suatu 

model dimana peserta didik mempresentasikan ide atau pendapat pada peserta 

didik lainnya. Model Student Facilitator and Explaining mempunyai arti model 

yang menjadikan peserta didik dapat membuat peta konsep maupun bagan untuk 

                                                      
14

Wina Sanjaya, Perencanaan dan Desain Sistem Pembelajaran (Jakarta: Kencana 

Prenada Media Group, 2008), h. 194. 

15
Wina Sanjaya, Strategi Pembelajaran Berorientasi Standar Proses Pendidikan 

(Bandung: kencana , 2011), h. 243. 
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meningkatkan kreatifitas peserta didik dan prestasi belajar peserta didik. 

Perbedaan Model Student Facilitator and Explaining dengan model diskusi 

terletak pada cara penukaran peserta didik, di mana pada model Student 

Facilitator and Explaining peserta didik dapat menerangkan dengan bagan atau 

peta konsep.  

Adapun langkah-langkah yang digunakan dalam proses pembelajaran 

menggunakan model Student facilitator and Explaining adalah sebagai berikut: 

a. Guru menyampaikan kompetensi yang ingin dicapai 

b. Guru mendemonstrasikan atau menyajikan garis-garis besar materi 

pembelajaran.  

c. Memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk menjelaskan kepada 

peserta didik lainnya, misalnya melalui bagan atau peta konsep. Hal ini bisa 

dilakukan secara bergiliran. 

d. Guru menyimpulkan ide atau pendapat dari peserta didik 

e. Guru menerangkan semua materi yang disajikan saat ini  

f. Penutup.
16

 

Jadi model pembelajaran Cooperative Tipe Student Facilitator and 

Explaining adalah salah satu tipe pembelajaran kooperatif yang menekankan pada 

struktur khusus yang dirancang untuk mempengaruhi pola interaksi siswa dan 

memiliki tujuan untuk meningkatkan penguasaan akademik. 

Tujuan pembelajaran Cooperative dapat disimpulkan yaitu keberhasilan 

kelompok menentukan keberhasilan individu, dengan adanya kerja sama dan 

interaksi dalam pembelajaran Cooperative membuat terjadinya saling 

membelajarkan antar individu tiap kelompok yang akan menimbulkan keluwesan 

                                                      
16

Imas Kurniasih dan Sani, Ragam Pengembangan Model Pembelajaran untuk 

Peningkatan Profesional Guru, (Bandung: Kata Pena, 2015), h. 80. 
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saling berbagi informasi sehingga dapat meningkatkan penguasaan pengetahuan 

akademik individu dalam kelompok. Pembelajaran Cooperative memberi peluang 

bagi peserta didik dari berbagai latar belakang dan kondisi untuk untuk bekerja 

dengan saling bergantung pada tugas-tugas akademik dan melalui struktur 

penghargaan kooperatif akan belajar saling menghargai terhadapperbedaan 

individu satu sama lain.
17

  

Kelebihan dan kekurangan dari model Student Facilitator and Explaining 

yaitu sebagai berikut: 

 Kelebihan dari model Student Facilitator and Explaining yaitu: 

a. Materi yang disampaikan lebih jelas dan konkrit. 

b. Dapat meningkatkan daya serap peserta didik karena pembelajaran dilakukan 

dengan demonstrasi. 

c. Melatih peserta didik untuk meningkatkan kemampuan saling bertukar 

pendapat secara objektif, rasional guna menemukan suatu kebenaran dalam 

kerjasama anggota kelompok. 

d. Melatih peserta didik untuk menjadi guru, karena peserta didik diberikan 

kesempatan untuk mengulangi penjelasan guru yang telah dia dengar dan 

melatih kepemimpinan peserta didik. 

e. Memperluas wawasan peserta didik melalui kegiatan saling bertukar informasi, 

pendapat dan pengalaman antar mereka. 

f. Memacu motivasi peserta didik untuk menjadi yang terbaik dalam menjelaskan 

materi ajar. 

g. Mengetahui kemampuan peserta didik dalam menyampaikan ide atau gagasan.  

Kekurangan dari model Student Facilitator and Explaining: 

                                                      
17

Wina Sanjaya, Strategi Pembelajaran Berorientasi Standar Proses Pendidikan 

(Bandung: kencana , 2011), h. 243. 
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a. Peserta didik yang malu tidak mau mendemonstrasikan apa yang diperintahkan 

oleh guru kepadanya atau banyak peserta didik yang kurang aktif. 

b. Tidak semua peserta didik memiliki kesempatan yang sama untuk menjelaskan 

kembali kepada teman-temannya karena keterbatasan waktu pembelajaran. 

c. Adanya pendapat yang sama sehingga hanya sebagian saja yang terampil. 

d. Tidak mudah bagi peserta didik untuk membuat peta konsep atau menerangkan 

materi ajar secara ringkas.
 18

  

Berdasarkan uraian di atas dapat di simpulkan bahwa model pembelajaran 

Student Facilitator and Explaining ini memiliki kelebihan dan kelemahan adapun 

kelebihannya yang sangat menonjol adalah mendorong tumbuh dan 

berkembangnya potensi berpikir kritis peserta didik, mendorong tumbuhnya 

tenggang rasa, dan menghargai pendapat orang lain serta memperluas wawasan 

peserta didik melalui kegiatan saling bertukar ide/ pendapat mereka. Akan tetapi, 

kelemahannya itu sering sekali terjadi peserta didik yang kurang malas akan 

menyerahkan pekerjaan pada teman yang pintar. 

B. Hasil Belajar  

1. Pengertian Hasil Belajar 

Belajar merupakan proses internal yang kompleks yang terlibat dalam 

proses internal tersebut adalah seluruh mental yang meliputi ranah ranah kognitif, 

afektif, dan psikomotorik.
19

  

Hasil belajar adalah suatu proses yang kompleks yang terjadi pada diri 

setiap orang sepanjang hidupnya. Proses belajar itu terjadi karena adanya interaksi 

antara seseorang dengan lingkungannya. Oleh karena itu belajar dapat terjadi 

                                                      
18

Zainal Aqib, Model-Model Media dan Strategi Pembelajaran Kontekstual 

(Inovatif),(Bandung: Yrama Widya, 2013), h. 28. 

19
Dimyati dan Mudjiono. Belajar dan Pembelajaran  (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), h.18. 
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dimana saja dan kapan saja.
20

 Menurut Hamalik bahwa belajar adalah suatu proses 

yang rumit dan unik hanya dapat diamati melalui perubahan tingkah laku setelah 

dilakukan penilaian.
21

 

Dari pengertian belajar diatas dapat disimpulkan bahwa taraf atau tingkat 

keberhasilan belajar dapat dimanfaatkan berbagai upaya, salah satunya adalahَ

sehubungan dengan kelangsungan pembelajaran itu sendiri, adanya perubahan 

tingkah laku dari peserta didik dari negatif ke positif.  

Hasil tes bisa digunakan untuk memantau perkembangan mutu pendidikan. 

Hasil tes untuk tujuan ini harus baik, yaitu memiliki kesalahan pengukuran yang 

rendah. Kesalahan pengukuran ini dapat dikategorikan menjadi dua, yaitu 

kesalahan acak dan sistemik. Kesalahan acak disebabkan karena kesalahan dalam 

menentukan sampel isi tes, variasi emosi seseorang, termasuk variasi emosi 

pemeriksa lembar jawaban jika lembar jawaban peserta tes diperiksa secara 

manual. Adapun kesalahan sistemik adalah kesalahan yang disebabkan karena 

soal terlalu mudah atau terlalu sukar. Ada pendidik yang cenderung membuat tes 

yang terlalu sulit, tetapi ada juga yang cenderung selalu membuat tes yang mudah. 

Selain itu, ada pula pendidik yang pemurah, dan ada yang mahal dalam memberi 

skor. Hal ini merupakan sumber kesalahan yang sistemik. Beberapa istilah yuang 

sering digunakan dalam kaitan dengan tes, yaitu testing, testee, dan tester. Testing 

adalah waktu dimana tes dilaksanakan, atau waktu pelaksanaan tes. Testee adalah 

orang yang dikenai tes, atau orang yang mengerjakan tes. Adapun tester adalah 

orang melakukan tes, atau pelaksana tes. 

Selanjutnya alat penilaian teknik tes terdiri dari:  

                                                      
20

Ashar Arsyad, Media Pembelajaran, (Cet I; Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1996), 

h.1. 

21
Ahmad Susanto, Teori Belajar dan Pembelajaran di Sekolah Dasar, (Jakarta: Kharisma 

Putra Utama, 2003), h. 5. 
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a. Tes tertulis, yaitu tes atau soal yang harus diselesaikan oleh peserta didik 

secara tertulis, misalnya essai, tes objektif (pilihan ganda).      

b. Tes lisan, yaitu sekumpulan tes, soal, atau tugas pertanyaan yang diberikan 

pada peserta didik dan dilaksanakan secara tanya jawab, misalnya secara lisan.  

c. Tes perbuatan, yaitu tes berupa tugas yang pada umumnya berbentuk kegiatan 

praktik atau kegiatan yang mengukur keterampilan, misalnya bermain drama 

dan keterampilan berpidato.  

Penilaian memberi penekanan pada usaha yang dilakukan oleh guru maupun 

peserta didik untuk memperoleh informasi yang berkaitan dengan pembelajaran 

yang mereka lakukan. Informasi tersebut dapat dijadikan sebagai umpan balik lagi 

mereka, untuk melakukan perubahan aktivitas belajar mengajar yang lebih baik 

dari sebelumnya.   

e. Faktor-faktor yang mempengaruhi Hasil Belajar 

Faktor-faktor yang mempengaruhi hasil belajar digolongkan menjadi tiga 

macam, yaitu:
22

 

1) Faktor Internal 

Faktor  internal adalah faktor yang bersumber dari dalam diri peserta didik, 

misalnya: faktor jasmani (kesehatan, cacat tubuh), faktor psikologi (intelegensi, 

sikap, minat, bakat, motivasi, kematangan, kesiapan). 

2) Faktor Eksternal 

Faktor eksternal adalah faktor yang berasal dari luar peserta didik. 

Misalnya: faktor keluarga, faktor sekolah, dan faktor masyarakat. 

3) Faktor pendekatan belajar (Approach to Learning) 

                                                      
22

 Muhibin Syah, Psikologi Belajar, (Jakarta: PT Raja Grafindo, Persada, 2010), h. 145. 
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Faktor pendekatan belajar (Approach to Learning), yaitu jenis upaya 

belajar peserta didik yang meliputi strategi dan metode yang digunakan peserta 

didik untuk melakukan pembelajaran sehari-hari.  

f. Domain Hasil Belajar 

Domain hasil belajar adalah sebagai berikut:  

1) Ranah Kognitif 

Domain kognitif adalah ranah yang mencakup kegiatan mental (otak). 

Dalam ranah kognitif terdapat enam jenjang proses berpikir, mulai dari jenjang 

terendah, sampai dengan jenjang yang paling tinggi. Ke enam jenjang yang di 

maksud adalah sebagai berikut: 

a) Pengetahuan, hafalan, ingatan (knowledge) 

Pengetahuan adalah kemampuan seseorang untuk mengingat-ingat kembali 

tentang nama, istilah, ide, rumus-rumus, dan sebagainya, tanpa mengharapkan 

kemampuan untuk menggunakannya. Pengetahuan atau ingatan adalah merupakan 

proses berpikir yang paling rendah. 

b) Pemahaman (comprehension) 

Pemahaman adalah kemampuan seseorang untuk mengerti atau memahami 

sesuatu. Seorang peserta didik dapat dikatakan memahami sesuatu apabila ia 

mampu memberikan penjelasan atau uraian yang lebih rinci dengan menggunakan 

kata-katanya sendiri. Pemahaman merupakan jenjang kemampuan berpikir yang 

setingkat lebih tinggi dari ingatan dan hafalan. 

c) Penerapan (application) 

Penerapan adalah kesanggupan seseorang untuk menerapkan atau 

menggunakan ide-ide umum, tata cara ataupun metode-metode, prinsip-prinsip, 

rumus-rumus, teori-teori dan sebagainya, dalam situasi yang baru dan konkret. 



18 

 

 

Penerapan ini adalah merupakan proses berpikir setingkat lebih tinggi di 

bandingkan pemahaman. 

d) Analisis (analysis) 

Analisis adalah kemampuan seseorang untuk merinci atau menguraikan 

dan mampu memahami hubungan antara bagian-bagian atau faktor-faktor yang 

satu dengan yang lainnya. Jenjang analisis setingkat lebih tinggi di banding 

jenjang penerapan. 

e) Sintesis (synthesis) 

Sintesis adalah kemampuan berpikir kebalikan dari proses berpikir 

analisis. Sintesis suatu proses yang mendukung bagian-bagian atau unsur-unsur 

secara logis, sehingga menjelma menjadi suatu pola yang berstruktur atau 

berbentuk pola baru.  

f) Penilaian (evaluation) 

Penilaian merupakan kemampuan seseorang untuk membuat petimbangan 

terhadap suatu kondisi, nilai atau ide, misalnya jika seseorang dihadapkan pada 

beberapa pilihan maka ia akan mampu memilih satu pilihan yang terbaik sesuai 

dengan patokan-patokan atau kriteria yang ada.
23

 

2) Ranah Afektif 

Ranah afektif berkaitan dengan sikap dan nilai. Beberapa pakar 

mengatakan bahwa sikap seseorang dapat di ramalkan perubahannya bila 

seseorang telah memiliki penguasaan kognitif yang tinggi. Domain efektif 

mencakup penilaian terhadap sikap, tingkah laku, minat, emosi, motivasi, 

kerjasama, koordinasi, dari setiap peserta didik.
24

 

Ranah afektif menjadi lebih rinci lagi ke dalam lima jenjang, yaitu: 

                                                      
23

H.Fajri Ismail, Evaluasi Pendidikan, (Palembang; Tunas Gemilang Press, 2014), h. 44. 

24
Opcit H.Fajri Ismail, h. 53. 
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1. Menerima atau memperhatikan (receiving or attending) 

Menerima atau memperhatikan adalah kepekaan seseorang dalam 

menerima rangsangan (stimulus) dari luar yang datang kepada dirinya dalam 

bentuk masalah, situasi, gejala dan lain-lain. 

2. Menanggapi (responding) 

Menanggapi adalah kemampuan yang dimiliki oleh seseorang yang 

mengikut sertakan dirinya secara aktif dalam fenomena tertentu dan membuat 

reaksi terhadapnya dengan salah satu cara. 

3. Menilai atau menghargai (valuing) 

Menilai atau menghargai artinya memberikan nilai atau penghargaan 

terhadap suatu kegiatan atau objek, sehingga apabila kegiatan itu tidak dikerjakan, 

di rasakan akan membawa kerugian atau penyesalan. 

g. Mengatur atau mengorganisasikan (organization)  

Mengatur atau mengorganisasikan adalah pengembangan dari nilai ke 

dalam satu sistem organisasi, termasuk di dalamnya hubungan satu nilai dengan 

nilai lain, pemantapan dan prioritas nilai yang telah dimilikinya. 

h. Karakterisasi dengan suatu kumpulan nilai (characterization by evalue 

complex) 

Karakterisasi dengan suatu kumpulan nilai yaitu keterpaduan semua sistem 

nilai yang telah di miliki oleh seseorang, yang mempengaruhi pola kepribadian 

dan tingkah lakunya.
25

  

3) Ranah Psikomotorik 

Menurut Simson di kutip oleh Hamzah B Uno bahwa domain 

psikomotorik meliputi enam domain pertama persepsi, kesiapan, respon 

terbimbing, gerakan mekanisme, respon yang kompleks dan penyesuaian serta 
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keaslian. Ranah psikomotorik adalah ranah yang berkaitan dengan keterampilan 

(skill) atau kemampuan bertindak setelah seseorang menerima pengalaman 

belajar. Hasil belajar ranah psikomotorik ditemukan oleh Simson yang 

menyatakan bahwa hasil belajar psikomotorik ini tampak dalam bentuk 

keterampilan dan kemampuan bertindak individu. Hasil belajar kognitif dan 

afektif akan menjadi hasil belajar psikomotorik apabila peserta didik telah 

menunjukkan perilaku atau perbuatan tertentu sesuai dengan makna yang 

terkandung dalam ranah kognitif dan afektif.
26

 

i. Hubungan Model Pembelajaran Student Facilitator and Explaining dengan 

Hasil Belajar 

Model pembelajaran Student Facilitator and Explaining adalah 

pembelajaran yang berpusat pada peserta didik di mana peserta didik akan dilatih 

untuk berpendapat, berdiskusi dan di ajarkan untuk mengutarakan pendapatnya di 

dalam kelompok saat presentasi. Pada model pembelajaran Student Facilitator 

and Explaining ada langkah-langkahnya yaitu mengarahkan peserta didik untuk 

mengajarkan atau mempresentasikan hasil yang di dapat peserta didik dari diskusi 

bisa dengan bagan atau peta konsep. 

 Saat peserta didik mengajarkan atau mempresentasikan hasil diskusi 

disinilah aktivitas belajar peserta didik terlihat. Peserta didik dituntut untuk 

menerangkan atau mempresentasikan, maka peserta didik akan mengerti dan 

mendalami materi maka hasil belajar yang didapat juga akan meningkat. Dengan 

demikian terdapat hubungan antara model pembelajaran Student Facilitator and 

Explaining terhadap aktivitas dan hasil belajar. 

j. Indikator Hasil Belajar 

                                                      
26

 Veitzal Rival Zainal, Haryadi Kamal, Natsir Muhammad, The Economics Of 

Education, h. 158. 
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Mengingat pengajaran merupakan suatu proses untuk mencapai tujuan 

yang di rumuskan, maka dapat ditentukan indikator dalam pembelajaran yang 

bersifat umum. Menurut Sudjana dalam buku Asep Jihad dan Abdul Haris ada 2 

indikator tersebut, sebagai berikut:
27

 

1) Indikator di tinjau dari sudut prosesnya 

Indikator dari sudut prosesnya adalah penekanan kepada pengajaran 

sebagai suatu proses yang merupakan interaksi dinamis sehingga peserta didik 

sebagai subjek mampu mengembangkan potensinya melalui belajar sendiri. Untuk 

mengukur keberhasilan pengajaran dari sudut prosesnya dapat di kaji melalui 

beberapa persoalan di bawah ini: 

a) Apakah pengajaran di rencanakan dan dipersiapkan terlebih dahulu oleh guru 

dengan melibatkan peserta didik secara sistematik ? 

b) Apakah kegiatan peserta didik di motivasi guru sehingga ia melakukan 

kegiatan belajar dengan penuh kesabaran, kesungguhan dan tanpa paksaan 

untuk memperoleh tingkat penguasaan, pengetahuan, kemampuan serta sikap 

yang di kehendaki dari pengajaran ini ? 

c) Apakah guru memakai multimedia ? 

d) Apakah peserta didik mempunyai kesempatan untuk mengontrol dan menilai 

sendiri hasil belajar yang di capainya ? 

e) Apakah proses pengajaran atau proses belajar mengajar cukup menyenangkan 

dan merangsang peserta didik belajar ? 

f) Apakah kelas memiliki sarana belajar yang cukup, sehingga menjadi 

laboratorium belajar ? 

2) Indikator di tinjau dari hasilnya 

                                                      
27

 Asep Jihad dan Abdul Haris, Evaluasi Pendidikan, (Yogyakarta: Multi Pressindo, 

2013), h. 20-21. 
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Keberhasilan pengajaran dapat dilihat dari segi hasil. Berikut ini adalah 

beberapa persoalan yang dapat dipertimbangkan dalam menemukan dan 

menentukan keberhasilan pengajaran ditinjau dari segi hasil atau produk yang 

dicapai peserta didik: 

a) Apakah hasil belajar dapat diperoleh peserta didik dari proses pengajaran 

nampak dalam bentuk perubahan tingkah laku secara menyeluruh ? 

b) Apakah hasil belajar yang dicapai peserta didik tahan lama di ingat dan 

mengendap dalam pikirannya, serta cukup mempengaruhi perilaku dirinya ? 

c) Apakah yakin bahwa perubahan yang ditunjukkan oleh peserta didik 

merupakan akibat dari proses pengajaran ? 

Dari pernyataan di atas dapat disimpulkan bahwa indikator hasil belajar 

merupakan suatu panduan yang harus dimiliki oleh seorang guru untuk 

mengetahui apakah proses pembelajaran itu berhasil atau tidak dalam 

meningkatkan motivasi peserta didik terhadap pembelajaran yang di pelajari. 

 Indikator hasil belajar dalam penelitian ini adalah peserta didik lebih aktif 

dalam kerjasama untuk menjelaskan hasil pemikiran yang akan disampaikan, 

peserta didik lebih kreatif untuk tanya jawab dalam mencari solusi yang akan di 

bahas dalam suatu permasalahan, dengan belajar aktif dan kreatif dalam materi 

yang di kuasai dapat mengantarkan kepada peserta didik untuk mencapai tujuan 

pembelajaran dengan sukses. 

C. Fikih 

1. Pengertian Fikih 

Fikih berasal dari nahasa Arab yaitu masdar dari Faqiha (فمه), yafqahu 

 yang berarti memahami, mengetahui dan memahami secara (فمها) fiqhan ,(يفمه)

mendalam.
28

 Bila kata “paham” dapat digunakan untuk hal-hal yang bersifat 

                                                      
28

 Muslim Ibrahim, Fiqh Muqaaran, (Cet. II; Jakarta: Erlangga, 1996) h. 4. 
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lahiriyah, maka fiqh berarti paham yang yang menyampaikan ilmu zhahir kepada 

ilmu batin. Karena itulah al-Tirmizi menyebutkan “Fiqh tentang sesuatu” berarti 

mengetahui batinnya sampai kepada kedalamannya.
29

 

Dengan menganalisa beberapa definisi tersebut di atas dapat dirumuskan 

hakikat dari fiqh itu sebagai berikut:  

1) Fiqh itu adalah ilmu tentang hukum Allah  

2) Yang dibicarakan adalah hal-hal yang bersifat amaliyah furu‟iyah   

3) Pengertian tentang hukum Allah itu didasarkan kepada dalil tafsili  

4) Fiqh itu digali dan ditemukan melalui penalaran dan istidlal seorang 

mujtahid atau faqih. 

Dengan demikian secara ringkas dapat dikatakan bahwa fiqh itu adalah 

“dugaan kuat yang dicapai seseorang mujtahid dalam usahanya menemukan 

hukum Allah”.
30

 

Tujuan secara etimologi adalah arah, maksud atau sasaran. Sedangkan 

secara terminologi, tujuan berarti sesuatu yang diharapkan tercapai setelah sebuah 

usaha atau kegitan selesai.
31

 

2. Ruang Lingkup Fikih 

Tidak diragukan lagi bahwa kehidupan manusia meliputi segala aspek. 

Dan kebahagiaan yang ingin dicapai oleh manusia mengharuskannya untuk 

memperhatikan semua aspek tersebut dengan cara yang terprogram dan teratur. 

Manakalah Fikih Islam adalah ungkapan tentang hukum-hukum yang Allah 

syari‟atkan kepada hamba-Nya, demi mengayomi seluruh kemaslahatan mereka 

dan mencegah timbulnya kerusakan ditengah-tengah mereka, maka fiqih Islam 

                                                      
29

Amir Syarifuddin, Garis-Garis Besar Fiqh, (Cet. III; Jakarta: Kencana, 2010), h. 4-5. 

30
Opcit, Amir Syarifuddin, h. 5-7. 

31
Asywadie Syukur, Pengantar Ilmu Fiqih dan Usul Fiqih, (Cet. 1; Surabaya: PT Bina 

Ilmu, 1990), h. 1094. 
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datang memperhatikan aspek tersebut dan mengatur seluruh kebutuhan manusia 

beserta hukum-hukumnya. 

 Kalau kita memperhatikan kitab-kitab Fikih yang mengandung hukum-

hukum syaria‟at yang bersumber dari Kitab Allah, Sunnah Rasulnya, serta Ijma 

(kesepakatan) dan Ijtihad para ulama, maka kita akan dapati kitab-kitab tersebut 

terbagi menjadi tujuh bagian, yang kesemuanya membentuk satu undang-undang 

umum bagi kehidupan manusia baik bersifat pribadi maupun bermasyarakat. Jadi 

ruang lingkup pembahasan fiqih terbagi atas enam bagian yaitu: 

1. Hukum-hukum yang berkaitan dengan ibadah kepada Allah. Seperti shalat, 

puasa, zakat, haji dan yang lainnya. Dan ini disebut dengan Fiqih Ibadah. 

2. Hukum-hukum yang berkaitan dengan masalah kekeluargaan. Seperti 

pernikahan, talaq, nasab, persusuan, nafkah, warisan dan yang lainnya. Dan 

ini disebut dengan fikih munakahat. 

3. Hukum-hukum yang berkaitan dengan perbuatan manusia dan hubungan 

diantara mereka, seperti jual beli, jaminan, sewa menyewa, pengadilan dan 

yang lainnya. Dan ini disebut dengan fiqih mu’amalah. 

4. Hukum-hukum yang berkaitan dengan kewajiban-kewajiban pemimpin 

(kepala negara). Seperti menegakan keadilan, memberantas kedzaliman dan 

menerapkan hukum-hukum syari‟at, serta yang berkaitan dengan kewajiban-

kewajiban rakyat yang dipimpin. Seperti kewajiban taat dalam hal yang 

bukan ma‟siat,d an lainnya. Dan ini disebut dengan fiqih siyasah syari’ah. 

5. Hukum-hukum yang berkaitan dengan hukuman terhadap pelaku-pelaku 

kejahatan, serta penjagaan keamanan dan ketertiban. Seperti hukuman 

terhadap pembunuh, pencuri, pemabuk, dan lainnya. Dan ini disebut sebagai 

fiqih jinayat. 
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6. Hukum-hukum yang mengatur hubungan negeri Islam dengan negeri 

lainnya. Yang berkaitan dengan pembahasan tentang perang atau damai dan 

yang lainnya. Dan ini dinamakan dengan fiqih As Siyar.
32

 

Jadi Fikih Islam merupakan hukum-hukum yang meliputi semua kebutuhan 

manusia dan memperhatikan seluruh aspek kehidupan pribadi dan 

masyarakat. 

4. Macam-Macam Fikih 

a.  Fikih Ijtihat Fikih ialah Fikih yang dihasilkan oleh ijtihad para mujtahid 

atau oleh istinbath mereka. 

b. Fikih Muqarin adalah kumpulan pendapat para imam mujtahid yang 

berbeda-beda dalam satu  masalah yang disertai dengan dalil pendapat itu, 

kemudian membandingkan dengan satu pendapat dengan pendapat yang 

lain untuk mencari pendapat yang terkuat dalilnya setelah melihat 

kelemahan pendapat lain. 

c. Fikih Nabawi ialah fikih yang dengan tegas ditunjukkan Al-Qur‟an atau 

Hadist.
33

 

5. Tujuan Fikih 

  Tujuan dari Fikih adalah menerapkan hukum-hukum syari‟at terhadap 

perbuatan dan ucapan manusia. Karena itu, ilmu Fikih adalah tempat kembalinya 

seorang hakim dalam keputusannya, tempat kembalinya seorang mufti dalam 

fatwanya, dan tempat kembali seorang mukallaf untuk dapat mengetahui hukum-

hukum syara‟ yang berkenaan dengan ucapan dan perbuatan yang muncul dari 

dirinya.
34

 

                                                      
32

Abuddin Nata, Masail Al-Fiqhiyah, (Cet II; Jakarta: Kencana, 2008), h. 30. 

33
Totok. Jumantoro, Kamus Ilmu Ushul Fiqih,  AMZAH, 2005, h. 68. 

34
Opcit, Abdul wahab, h. 6. 
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Yang menjadi dasar dan pendorong bagi umat islam untuk mempelajari 

fiqih ialah : 

1). Untuk mencari kebiasaan faham dan pengertian dari agama Islam. 

2). Untuk mempelajari hukum-hukum Islam yang berhubungan dengankehidupan  

manusia . 

3). Kaum muslimin harus bertafaqquh baik dalam bidang aqaid dan akhlaq 

maupun dalam bidang dan muamalat. Oleh karena demikian sebagian kaum 

muslimin harus pergi menuntut ilmu pengetahuan agama Islam guna 

disampaikan pula kepada saudara-saudaranya. 

   Fiqih dalam Islam sangat penting fungsinya karena ia menuntut manusia 

kepada kebaikan dan bertaqwa kepada Allah. Setiap saat manusia itu mencari atau 

mempelajari keutamaan fiqih, karena fiqih, menunjukkan kita kepada sunnah 

Rasul serta memelihara manusia dari bahaya-bahaya dalam kehidupan. Seseorang 

yang mengetahui dan mengamalkan fiqih akan dapat menjaga diri dari kecemaran 

dan lebih takut dan disegani musuh.
35

 

3. Tujuan Fikih 

Tujuan dari fiqih adalah menerapkan hukum-hukum syari‟at terhadap 

perbuatan dan ucapan manusia. Karena itu, ilmu fiqih adalah tempat kembalinya 

seorang hakim dalam keputusannya, tempat kembalinya seorang mufti dalam 

fatwanya, dan tempat kembali seorang mukallaf untuk dapat mengetahui hukum-

hukum syara‟ yang berkenaan dengan ucapan dan perbuatan yang muncul dari 

dirinya. 

Yang menjadi dasar dan pendorong bagi umat islam untuk mempelajari 

fiqih ialah : 

1) Untuk mencari kebiasaan faham dan pengertian dari agama Islam. 

                                                      
35
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2) Untuk mempelajari hukum-hukum Islam yang berhubungan dengan kehidupan 

manusia . 

3) Kaum muslimin harus bertafaqquh baik dalam bidang aqaid dan akhlaq 

maupun dalam bidang dan muamalat. 

Oleh karena demikian sebagian kaum muslimin harus pergi menuntut ilmu 

pengetahuan agama Islam guna disampaikan pula kepada saudara-saudaranya. 

Fiqih dalam Islam sangat penting fungsinya karena ia menuntut manusia kepada 

kebaikan dan bertaqwa kepada Allah. Setiap saat manusia itu mencari atau 

mempelajari keutamaan fiqih, karena fiqih, menunjukkan kita kepada sunnah 

Rasul serta memelihara manusia dari bahaya-bahaya dalam kehidupan. Seseorang 

yang mengetahui dan mengamalkan fiqih akan dapat menjaga diri dari kecemaran 

dan lebih takut dan disegani musuh. 

Fiqih dalam Islam sangat penting fungsinya karena ia menuntut manusia 

kepada kebaikan dan bertaqwa kepada Allah. Setiap saat manusia itu mencari atau 

mempelajari keutamaan fiqih, karena fiqih, menunjukkan kita kepada sunnah 

Rasul serta memelihara manusia dari bahaya-bahaya dalam kehidupan. Seseorang 

yang mengetahui dan mengamalkan fiqih akan dapat menjaga diri dari kecemaran 

dan lebih takut dan disegani musuh.
36

 

Berdasarkan pembahasan diatas dapat disimpulkan bahwa fiqih adalah  

suatu ilmu yang mempelajari atau menerangkan macam-macam syara‟ dan hukum 

Islam   yang mengenai perbuatan dan ucapan mukallaf yang diambil dari dalil-

dalil yang  jelas dan terperinci yaitu berpegangan dengan Al-Quran dan As 

Sunnah. Dengan tujuan supaya setiap mukallaf dapat mengetahui hukum-hukum 

syara‟ yang berkaitan dengan perbuatan dan ucapannya. 

 

                                                      
36

Opcit, Syafi‟i, h.55. 
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D. Kerangka Pikir 
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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

A. Jenis dan Lokasi Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian ini adalah penelitian quasi eksperimen (eksperimen semu), 

di katakan penelitian quasi eksperimen karena peneliti langsung mengambil dua 

kelas sampel secara langsung yang sudah terbentuk dalam kelompok yang utuh 

atau peneliti tidak melakukan pengambilan secara random. Satu kelas sebagai 

kelas eksperimen (treatment) dan satu kelas sebagai kelas pembanding atau 

kontrol. Kelas eksperimen diberikan treatment yaitu penerapan model 

pembelajaran Cooperative Tipe Student Facilitator and Explaining pada mata 

pelajaran Fikih. 

Desain penelitian ini adalah (Nonequivalent Control Group) digambarkan 

oleh Hamid Darmadi (2014: 238) sebagai berikut: 

 

 

Keterangan : 

X  : Treatment (pemanfaatan bahan ajar) 

       O1 & O2 : Pemberian tes sebelum perlakuan. 

       O3 & O4 : Pemberian tes setelah perlakuan. 

k. Lokasi Penelitian 

Penelitian ini di laksanakan di MTs Negeri Gowa Kecamatan 

Bontomarannu Kabupaten Gowa.  

Treatment group O1 X O3 

Control group O2  O4 
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B. Populasi dan Sampel 

1. Populasi 

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

mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang di tetapkan oleh peneliti untuk 

di pelajari dan kemudian di tarik kesimpulannya. Jadi populasi bukan hanya 

orang, tetapi juga objek dan benda-benda alam yang lain. Populasi juga bukan 

sekedar jumlah yang ada pada objek/subjek yang dipelajari, tetapi meliputi 

seluruh karakteristik/sifat yang di miliki oleh subjek atau objek itu.
37

 

Adapun populasi pada penelitian ini adalah seluruh peserta didik kelas VIII 

MTs Negeri Gowa Kabupaten Gowa. Populasi terdiri dari tujuh kelas yaitu kelas 

VIII 1 sampai kelas VIII 7. Jumlah populasi mulai dari kelas VIII 1 sampai VIII 7 

sebanyak 237 peserta didik.  

2.  Sampel 

Menurut Iqbal Hasan dalam bukunya pokok-pokok materi statistik 2. 

Sampel adalah bagian dari populasi yang di ambil melalui cara-cara tertentu yang 

juga memiliki karakteristik tertentu, jelas dan yang di anggap bisa mewakili 

populasi.
38

 

Pengambilan sampel penelitian di lakukan dengan Simple Random 

Sampling yaitu pengambilan sampel dari semua anggota populasi di lakukan 

secara acak tanpa memperhatikan strata yang ada dalam anggota populasi. Hal ini 

dapat di lakukan karena anggota populasi di anggap homogen.  

Tahapan pengambilan sampel pada penelitian ini, di jelaskan sebagai 

berikut : 

                                                      
37

Sugiyono, Metode Penelitian Pendekatan Kuntitatif, Kualitatif dan R&D, (Cet. XXII; 

Bandung: Alfabeta, 2015), h. 117. 

38
M. Iqbal Hasan, Pokok-Pokok Materi Statistik 1, (Cet. V; Jakarta: PT Bumi Aksara, 

2008), h. 44. 
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1. Simple Random Sampling, yaitu menentukan 2 kelas yang menjadi 

kelompok sampel. Penentuan tersebut di dasarkan pada kemampuan peserta 

didik yang di lihat dari hasil belajar materi Fikih sebelumnya dan informasi 

kemampuan peserta didik dari guru mata pelajarannya. Dua kelas yang 

memiliki rata-rata nilai yang sama lalu ditarik sebagai kelas sampel. 

2. Setelah dua kelas dari populasi telah terpilih sebagai kelas sampel,  

selanjutnya dari dua kelas sampel tersebut di tentukan kelas eksperimen dan 

kelas kontrol. Kelas eksperimen adalah kelas yang akan belajar Fikih 

menggunakan model pembelajaran Student Facilitator and Explaining 

sedangkan kelas kontrol adalah kelas yang di ajar menggunakan metode 

pembelajaran konvensional atau metode pembelajaran seperti yang di 

terapkan guru mata pelajarannya. Jadi sampel yang digunakan untuk kelas 

kontrol yaitu kelas VIII 1 dengan jumlah peserta didik sebanyak 24 orang 

dan sampel untuk kelas eksperimen yaitu kelas VIII 2 dengan jumlah 

peserta didik sebanyak 24 orang. 

C.     Metode Pengumpulan Data 

Untuk mendapatkan data yang akurat dalam penelitian ini, peneliti 

mengumpulkan data dengan langkah-langkah berikut ini: 

1. Tes Hasil Belajar 

Tes adalah suatu alat atau prosedur yang sistematis dan objektif untuk 

memperoleh data-data atau keterangan-keterangan yang di inginkan tentang 

seseorang, dengan cara cepat dan tepat. 

Tes hasil belajar adalah berupa pertanyaan dan tugas-tugas yang harus di 

jawab atau di selesaikan oleh peserta didik dengan tujuan untuk mengukur 
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kemajuan belajar peserta didik.
39

 

2.  Lembar Observasi 

Lembar observasi di gunakan untuk mengetahui dan meninjau 

keterlaksanaan penelitian yang telah di lakukan dalam hal ini kesesuaian antara 

penelitian dengan langkah-langkah model yang telah di gunakan sebagai 

perlakuan dalam penelitian sehingga lembar observasi hanya di gunakan sebagai 

data pendukung keterlaksanaan penelitian. Dimana lembar observasi pada 

penelitian ini yaitu lembar observasi peserta didik 

D.   Instrumen Penelitian 

 Instrument penelitian adalah alat yang digunakan dalam pengumpulan data 

atau informasi yang berhubungan dengan penelitian.
40

 Penulis membutuhkan 

beberapa instrument penelitian untuk memperoleh data yang di butuhkan. 

Instrumen yang di gunakan pada penelitian ini berupa tes lembar butir-butir soal 

dan lembar observasi. 

1. Tes Hasil Belajar  

Tes hasil belajar di gunakan untuk mengetahui tingkat pemahaman mata 

pelajaran Fikih peserta didik sebelum di berikan perlakuan dan setelah di berikan 

perlakuan. Tes ini berbentuk uraian pilihan ganda yang terdiri dari empat pilihan 

yaitu a,b,c, dan d di mana ketika di jawab benar berskor 1 dan ketika di jawab 

salah berskor 0. Pretes digunakan untuk mengetahui apakah pemahaman pelajaran 

Fikih kelas kontrol dan kelas eksperimen berbeda atau tidak berbeda sebelum 

perlakuan. Sementara untuk postes, digunakan untuk mengukur pemahaman 

pembelajaran Fikih setelah di berikan perlakuan baik pada kelas kontrol maupun 

pada kelas eksperimen. Tes hasil belajar ini dibuat berdasarkan indikator-indikator 

                                                      
39

Slameto, Evaluasi Pendidikan, (Cet. II; Jakarta: Sinar Grafika Offset , 1999), h. 30. 

40
Hartono, Analisis Item Instrumen, (Cet.I; Pekanbaru Riau: Zanafa Publishing, 2015), 

h.74.  



33 

 

 

pemahaman mata pelajaran Fikih. 

3. Lembar Observasi 

Observasi adalah cara menghimpun bahan-bahan atau data yang dilakukan 

dengan mengadakan pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap 

fenomena-fenomena yang sedang dijadikan sasaran pengamatan, (Arikunto, 

2002). Dengan demikian, yang menjadi objek observasi adalah peserta didik kelas 

VIII MTs Negeri Gowa Kab. Gowa.  

E. Validasi Instrumen 

 Suatu instrumen dapat dikatakan valid jika instrumen tersebut dapat di 

gunakan untuk mengukur apa yang seharusnya di ukur.
41

 Instrumen tes di uji 

validitasnya dengan cara validitas isi. Yang dimaksud dengan validitas isi yaitu 

ketepatan instrumen tersebut ditinjau dari segi materi yang akan di teliti. Sebuah 

tes dikatakan memiliki validitas apabila butir-butir soal yang membangun tes 

tersebut mengukur setiap aspek berpikir seperti yang disebutkan dalam tujuan 

instruksional khusus. Dengan kata lain jika butir-butir soal mengukur aspek 

berpikir tersebut sudah sesuai dengan aspek berpikir yang menjadi tujuan 

instruksional.
42

 

Dalam penelitian ini, validitas instrumen di uji dengan menggunakan 

rumus Product Moment Correlation, uji ini dilakukan dengan melihat 

korelasi/skor masing-masing item pertanyaan atau soal tes. Rumusnya adalah: 

 

rxy :
    ∑      ∑     ∑   

√  ∑     ∑          ∑      ∑      
  

Keterangan: 

                                                      
41

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

42
Suharsimi Arikunto, Dasar-Dasar Evaluasi Pendidikan, h. 33. 
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xyr : koefisien korelasi variabel X dan Y 

 X : jumlah skor dalam distribusi X 

Y : jumlah skor dalam distribusi Y 

N : jumlah subjek keseluruhan item 

 Jika 
tabelxy rr   pada taraf signifikan 5% berarti item (butir soal) valid dan 

sebaliknya jika 
tabelxy rr   maka butir soal tersebut tidak valid sekaligus tidak 

memiliki persyaratan. 

Tabel 1.5. Validitas Butir Tes 

 

Besarnya “r” Product Moment (   ) Kategori 

0,00 – 0,20 

 

 

 

 

0,20 – 0,40 

 

 

0,40 – 0,70 

 

0,70 – 0,90 

 

0,90 – 1,00 

Antara variable x dan variable y 

memang terdapat korelasi, akan tetapi 

korelasi itu sangat lemah atau sangat 

rendah sehingga korelasi itu diabaikan 

(dianggap tidak ada korelasi antara 

variable x dan variable y) 

Antara variable x dan variable y 

terdapat korelasi yang lemah atau 

rendah 

Antara variable x dan y terdapat 

korelasi sedang atau cukup. 

Antara variable x dan y terdapat 

korelasi yang kuat atau tinggi. 

Antara variable x dan y terdapat 

korelasi yang sangat kuat atau sangat 

tinggi.
43

 

 

Berdasarkan tabel di atas, butir tes yang memiliki  validitas cukup, tinggi atau 

sangat tinggi dapat dikatakatan valid. Sedangkan butir tes yang memiliki validitas 

rendah dan sangat rendah dikatakan tidak valid. 

                                                      
43

Anas Sudijono, Pengantar Statistik Pendidikan, (Cet. XXIV: Jakarta: Rajawali 

Press,2012), h. 193. 
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F. Reliabilitas 

Pengujian reliabilitas instrumen dilakukan untuk mengetahui konsistensi 

instrumen yang digunakan, maka harus ditentukan reliabilitasnya. Kriteria tingkat 

reliabilitas sebagai berikut: 

                 Tabel 1.6. Kriteria Tingkat Reliabilitas Item 

Rentang Nilai Kategori 

> 0,800-1,000 Tinggi 

> 0,600-0,800 Cukup tinggi 

> 0,400-0,600 Sedang 

> 0,200-0,400 Rendah 

0,000-0,200 Sangat Rendah 

Untuk menghitung reliabilitas tes digunakan rumus Kuder Richardson-20  (KR-

20) sebagai berikut: 

    
 

     
 { 

  
  ∑     

   
 } 

keterangan : 

k : Jumlah item dalam instrumen 

pi : Proporsi banyaknya subjek yang menjawab pada item 1  

qi : 1- pi 

St 
2
  : Varians total 

44
 

G. Prosedur Pengumpulan Data 

a. Tahap persiapan  

1) Observasi ke MTs Negeri Gowa untuk melihat kegiatan pembelajaran di 

kelas, hasil belajar peserta didik, dan karakteristik peserta didik. 

2) Menyusun proposal penelitian dan mengkonsulkan ke pembimbing. 

                                                      
44

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

(Cet. XXII; Bandung: Alfabeta, 2015), h. 186. 
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3) Mempersiapakan perangkat pembelajaran yang akan digunakan dalam 

proses pembelajaran yang meliputi : pembuatan rencana pelaksanaan 

pembelajaran (RPP), soal-soal evaluasi hasil belajar. 

4) Menyusun instrumen penelitian, dalam bentuk tes dan pedoman observasi. 

4. Tahap pelaksanaan penelitian  

1) Melaksanakan proses pembelajaran di kelas eksperimen dengan model 

pembelajaran Cooperative Tipe Student Facilitator and Explaining  

2) Melaksanakan proses pembelajaran di kelas kontrol dengan pembelajaran 

konvensional. 

3) Uji validitas dan reliabilitas soal posttest hasil test yang dilaksanakan di 

kelas eksperimen telah mempelajari materi yang akan diujikan.  

5. Tahap akhir  

Setelah tahap perencanaan dan pelaksanaan, selanjutnya pelaksanaan tes 

hasil belajar (posttest) untuk kelas eksperimen dan kelas kontrol setelah semua 

materi selesai diajarkan. Kemudian data dari skor hasil tes peserta didik baik 

untuk kelas eksperimen  maupun kelas kontrol dianalisis secara deskriptif dan 

inferensial. Sedangkan hasil observasi akan dijadikan penguatan dari instrumen 

tes. 

H. Teknik Analisis Data 

1. Analisis Statistik Deskriptif 

Analisis deskriptif adalah teknik analisis data yang digunakan untuk 

menggambarkan data hasil penelitian lapangan dengan metode pengolahan data 

menggunakan sifat kuantitatif sebuah data. Analisis statistik digunakan untuk 

mendeskripsikan hasil belajar peserta didik yang di peroleh peserta didik pada 

kelompok eksperimen maupun pada kelompok kontrol untuk mendapatkan 



37 

 

 

gambaran yang jelas tentang hasil belajar Fikih maka dilakukan pengelompokan 

dengan 5 kategori yaitu tinggi sekali, tinggi, cukup, rendah dan sangat rendah. 

Tabel 1: Nilai dan Kategori Pemahaman Belajar pada Kelompok Kontrol dengan 

Kelompok Eksperimen 

No Tingkat penguasaan Kategori 

1 85 – 100 Sangat tinggi 

2 65 – 84 Tinggi 

3 55 – 64 Sedang 

4 35 – 54 Rendah 

5 0 – 35 Rendah sekali 

 

Analisis statistik deskriptif di sini di gunakan untuk menjawab rumusan 

masalah pertama dan kedua.  

Adapun langkah – langkah penyusunan data hasil pengamatan adalah 

sebagai berikut: 

a. Menyusun tabel distribusi frekuensi dengan langkah langkah 

1) Menghitung jumlah kelas interval 

 

K =1 + (3,3) log n 

Keterangan: 

K = jumlah kelas 

N =banyaknya data atau jumlah sampel 

2) Menghitung rentang kelas, yakni data terbesar di kurangi data terkecil 

 

R = Xt – Xr  
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Keterangan: 

Xt : skor tertinggi 

Xr : skor terendah 

 

P  
 

 
  

Keterangan:  

P = Panjang kelas interval 

R = range (jangkauan) 

K = banyaknya kelas 

3) Skor rata-rata (mean) 

Skor rata rata atau mean dapat di artikan sebagai jumlah nilai kelompok 

data di bagi dengan jumlah nilai responden.
45

 

Rumus rata–rata adalah:  ̅ = 
   

 
  

Keterangan: 

n = jumlah data 

Σx = jumlah skor keseluruhan 

4) Persentase (%) nilai rata-rata: p = 
   

 
 x100%  

Keteragan:  

P : angka persentase 

Σ   : jumlah peserta didik pada kategori ketuntasan belajar 

N : jumlah peserta didik keseluruhan 
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Anas Sudijono, Pengantar Evaluasi Pendidikan, ( Jakarta: Raja Grafindo Persada, 

2001), h. 327. 
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5) Menghitung variasi (    

 

    
             

        
  

2.  Analisis Statistik Inferensial 

6.  Uji Normalitas 

Uji normalitas dilakukan untuk mengetahui apakah data-data yang di 

gunakan berdistribusi normal atau tidak. Untuk pengujian tersebut di gunakan 

rumus Chi-kuadrat yang di rumuskan sebagai berikut: 

 
        ∑

            
   

 
   

   

Keterangan: 

fOi = Frekuensi observasi pada kategori i 

fhi= Frekuensi harapan pada kategori i 

k    = banyaknya kategori 

7. Pengujian Homogenitas 

Untuk mengetahui varians kedua sampel homogeni atau tidak, maka perlu 

di uji homogenitas variansnya terlebih dahulu dengan uji -Fmax. 

      
    

 

    
   

Keterangan:  

     : nilai F hitung 

    
  : varians terbesar 

    
  : varians terkecil 

Kriteria pengujian adalah jika Fhitung < Ftabel pada taraf nyata dengan Ftabel 
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di dapat distribusi F dengan derajat kebebasan masing-masing sesuai dengan dk 

pembilang dan dk penyebut pada taraf α = 0,05. 

Pengujian homogenitas juga di hitung dengan menggunakan program IBM 

SPSS versi 20 for Windows pada taraf signifikan α = 0,05. 

Menurut Sukardi, statistik inferensial yaitu teknik statistik di mana 

pembuatan keputusan tentang populasi yang diteliti berdasarkan kepada data yang 

di peroleh dari sampel.
46

 

8. Uji Hipotesis 

H0  :  μ1  = μ2 

H1  :  μ1  ≠  μ2. 

Keterangan: 

H0: Tidak ada perbedaan  hasil belajar peserta didik antara kelompok peserta 

didik yang di ajar dengan model pembelajaran student facilitator and 

explaining dengan yang tidak menggunakan model pembelajaran student 

facilitator and explaining di MTs Negeri Gowa Kab. Gowa 

H1: Ada perbedaan hasil belajar peserta didik antara kelompok peserta didik 

yang di ajar dengan model pembelajaran student facilitator and 

explaining dengan yang tidak menggunakan model pembelajaran 

Cooperative Tipe student facilitator and explaining di MTs Negeri Gowa 

Kab. Gowa 

μ1: Rata-rata hasil belajar peserta didik yang di ajar menggunakan model 

pembelajaran student facilitator and explaining 

μ2: Rata-rata hasil belajar peserta didik yang tidak di ajar menggunakan model 

pembelajaran Cooperative Tipe student facilitator and explaining. 

                                                      
46

Sukardi, Evaluasi Pendidikan Prinsip dan Operasionalnya, (Jakarta: Bumi Aksara, 

2009), h. 154. 
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 Kriteria data di peroleh dari n1 ≠ n2 dengan varians dua pihak. Pengujian 

dilakukan dengan menggunakan uji-t, dengan rumus sebagai berikut:  

 

t =   ̅   ̅ 

√
 

 
 

  
 

 
 
 

  

  

dengan S
2
 adalah varian gabungan yang di hitung dengan rumus: 

 

S
2
  

       
 
 

        
 
 

       
  

Keterangan: 

   = Rata-rata skor kelas yang di ajar dengan menggunakan model pembelajaran 

Student Facilitator and Explaining 

   = Rata-rata skor kelas yang tidak di ajar  menggunakan model pembelajaran 

Student Facilitator and Explaining 

S
 
 

 = varian sampel kelas yang diajar dengan model pembelajaran Student 

Facilitator and Explaining 

S
 
 

 = varian sampel kelas yang tidak di ajar menggunkan model pembelajaran 

Student Facilitator and Explaining 

   = jumlah anggota sampel kelas yang diajar dengan model pembelajaran 

Student Facilitator and Explaining 

   = jumlah anggota sampel kelas yang tidak di ajar dengan model pembelajaran 

Cooperative Tipe Student Facilitator and Explaining 

  Hipotesis penelitian akan di uji dengan kriteria pengujian:  

1) Jika t hitung   t tabel atau taraf signifikan    (nilai sign > 0,05) maka H0 di terima 

dan H1 di tolak, berarti tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara 

penggunaan model pembelajaran Cooperative Tipe Student Facilitator and 
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Explaining pada kelas eksperimen dan tidak menggunakan model 

pembelajaran Cooperative Tipe Student Facilitator and Explaining pada kelas 

kontrol terhadap hasil belajar Fikih pada peserta didik kelas VIII MTs Negeri 

Gowa 

2) Jika t hitung   t tabel atau taraf signifikan   (nilai sign > 0,05) maka H0 di tolak 

dan H1 di terima, berarti ada perbedaan yang signifikan antara penggunaan 

model pembelajaran Student Facilitator and Explaining pada kelas 

eksperimen dan tidak menggunakan model pembelajaran Student Facilitator 

and Explaining pada kelas kontrol terhadap hasil belajar Fikih pada peserta 

didik kelas VIII MTs Negeri Gowa. 

I. Tujuan dan kegunaan Penelitian 

1. Tujuan Penelitian  

a. Untuk mengetahui hasil belajar peserta didik yang menerapkan model 

pembelajaran Cooperative Tipe Student Facilitator and Explaining pada 

pembelajaran Fikih di kelas VIII MTs Negeri Gowa Kab. Gowa. 

b. Untuk menggambarkan hasil belajar peserta didik pada mata pelajaran Fikih 

dikelas VIII MTs Negeri Gowa Kab. Gowa sebelum dan sesudah 

menggunakan model pembelajaran Cooperative Tipe Student Facilitator and 

Explaining 

c. Untuk mengetahui perbedaan peningkatan hasil belajar peserta didik yang tidak 

menerapkan dan menerapkan model pembelajaran Cooperative Tipe Student 

Facilitator and Explaining pada pembelajaran Fikih di kelas VIII MTs Negeri 

Gowa Kab. Gowa. 

2. Kegunaan Penelitian 

Adapun kegunaan penelitian ini sebagai berikut: 

9. Kegunaaan Ilmiah 
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Hasil penelitian yang diharapkan dapat menjadi referensi bagi peneliti 

yang lain dan menambah wawasan baru tentang berbagai macam model 

pembelajaran yang dapat di terapkan dalam pembelajaran.  

10. Kegunaan Praktis 

1) Bagi peserta didik 

 Dapat mendorong minat dan hasil belajar dengan suasana belajar yang 

baru dan menyenangkan. 

2) Bagi pendidik 

Memberikan pengetahuan tentang pentingnya mengetahui model 

pembelajaran khususnya model pembelajaran Student Facilitator and 

Explaining untuk memberikan variasi dalam pembelajaran.  

3) Bagi Peneliti 

Penelitian bermanfaat untuk menambah pengalaman dan wawasan tentang 

meningkatkan hasil belajar Fikih peserta didik dengan menerapkan model 

pembelajaran Student Facilitator and Explaining. 
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BAB IV 
 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

A. Hasil Penelitian 

1. Hasil Belajar Peserta Didik yang Diajar Tanpa Menggunakan Model 

Cooperative Tipe Student Facilitator and Explaining 

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di kelas MTs Negeri Gowa 

sebagai kelas kontrol, penulis mengumpulkan data melalui instrumen hasil belajar 

dan memperoleh data hasil belajar Fikih. Hasil analisis data hasil belajar Fikih 

peserta didik kelas MTs Negeri Gowa sebagai berikut: 

Tabel 4.1 

Data Pretest Hasil Belajar Fikih Kelas Kontrol 

 

Descriptive Statistics 

PRE 

TEST 

N Minimum Maximum Mean Std.deviation 

24 60 85 73,75 9,11 

Berdasarkan hasil analisis deskriptif nilai pretest, rata-rata hasil belajar 

Fikih peserta didik kelas VIII 1 yang diajar tanpa menggunakan Model 

Pembelajaran Cooperative Tipe Student Facilitator and Explaining sebesar 73,75 

untuk standar deviasi atau ukuran jarak tiap nilai terhadap rata-ratanya sebesar 

9,11. 

Tabel 4.2 

Kategorisasi Hasil Belajar Fikih Pretest Kelas Kontrol 
 

No Interval Frekuensi Presentase Kategori 

1 60-64 5 21% Sangat rendah 

2 65-69 1 4% Rendah 

3 70-74 4 17% Sedang 

4 75-79 9 37% Tinggi 

5 X>79 5 21% Sangat tinggi 

Jumlah 24 100  

                            

               
=

     

 
 = 

  

 
 = 5 

Data pada tabel 4.2 menunjukkan bahwa terdapat 5 orang responden 
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berada pada kategori sangat rendah dengan presentase 21%. 1 orang responden 

berada pada kategori rendah dengan presentase 4%. 4orang responden berada 

pada kategori sedang dengan presentase 17%. 9 orang responden berada pada 

kategori tinggi dengan presentase 37% dan 5 orang responden berada pada 

kategori sangat tinggi dengan presentase 21%. Berdasarkan nilai rata-rata hasil 

belajar Fikih di MTs Negeri Gowa sebesar 73,75 jika dikonversi pada tabel 

kategorisasi ternyata berada dalam kategorisasi sedang. 

Data distribusi frekuensi kategorisasi hasil belajar Fikih Pretest kelas 

kontrol dapat digambarkan dalam histogram kategorisasi di bawah ini: 

Gambar 4.1 : 

Diagram Kategorisasi Hasil Belajar Fikih 

Pretest Kelas Kontrol  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tabel 4.3 

Data Posttest Hasil Belajar Fikih 

Kelas Kontrol 

 

Descriptive Statistics 

POST 

TEST 

N Minimum Maximum Mean Std.deviation 

24 100 70 86,66 8,29 
 

Berdasarkan hasil analisis deskriptif nilai posttest kelas Kontrol, rata-rata 

hasil belajar Fikih peserta didik kelas VIII 1 yang  diajar tanpa  Model 

Pembelajaran Cooperative Tipe Student Facilitator and Explaining sebesar 86,66 

untuk standar deviasi atau ukuran jarak tiap nilai terhadap rata-ratanya sebesar 
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8,29. 

Tabel 4.4 

Kategorisasi Hasil Belajar Fikih Posttest 

Kelas Kontrol 

 

No Interval Frekuensi Presentase Kategori 

1 70-76 3 13% Sangat rendah 

2 77-83 5 20% Rendah 

3 84-90 10 41% Sedang 

4 91-97 3 13% Tinggi 

5 X>97 3 13% Sangat tinggi 

Jumlah 24 100  

                            

               
=

      

 
 = 

  

 
 = 6 

Data pada tabel 4.4 menunjukkan bahwa terdapat 3 orang responden 

berada pada kategori sangat rendah dengan presentase 13%. 5 orang responden 

berada pada kategori rendah dengan presentase 20%. 10 orang responden berada 

pada kategori sedang dengan presentase 41%. 3 orang responden berada pada 

kategori tinggi dengan presentase 13% dan 3 orang responden berada pada 

kategori sangat tinggi dengan presentase 13%. Berdasarkan nilai rata-rata hasil 

belajar Fikih di MTs Negeri Gowa sebesar 86,66 jika dikonversi pada tabel 

kategorisasi ternyata berada dalam kategorisai sedang. 

Gambar 4.2 

Diagram Kategorisasi Hasil Belajar Fikih Posttest Kelas kontrol 
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Jadi, dapat disimpulkan bahwa hasil pretest dan posttest Kontrol diperoleh 

nilai rata-rata hasil belajar kognitif peserta didik mengalami peningkatan, yaitu 

nilai pretest adalah 73,75 dan nilai postest adalah 86,66. 

2. Hasil Belajar Fikih yang Diajar Menggunakan Model Cooperative Tipe 

Student Facilitator and Explaining di MTs Negeri Gowa.  

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di kelas VIII 2 MTs Negeri 

Gowa sebagai kelas eksperimen, penulis mengumpulkan data melalui instrumen 

hasil belajar dan memperoleh data hasil belajar Fikih. Hasil analisis data hasil 

belajar Fikih peserta didik kelas VIII 2 MTs Negeri Gowa sebagai berikut: 

Tabel 4.5 Data Pretest Hasil Belajar Fikih Kelas Eksperimen 

 

Descriptive Statistics 

PRE 

TEST 

N Minimum Maximum Mean Std.deviation 

24 60 95 80 9,2 

Berdasarkan hasil analisis deskriptif nilai pretest, rata-rata hasil belajar 

Fikih peserta didik kelas VIII 2 yang diajar menggunakan Model Pembelajaran 

Cooperative Tipe Student Facilitator and Explaining sebesar 80 untuk standar 

deviasi atau ukuran jarak tiap nilai terhadap rata-ratanya sebesar 9,2. 

Tabel 4.6 

Kategorisasi Hasil Belajar Fikih Pretest Kelas Eksperimen 

 

No Interval Frekuensi Presentase Kategori 

1 60-67 2 8% Sangat rendah 

2 68-75 6 25% Rendah 

3 76-83 7 30% Sedang 

4 84-91 8 33% Tinggi 
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5 X>91 1 4% Sangat tinggi 

Jumlah 24 100  

                            

               
=

     

 
 = 

  

 
 = 7 

Data pada tabel 4.6 menunjukkan bahwa terdapat 2 orang responden 

berada pada kategori sangat rendah dengan presentase 8%. 6 orang responden 

berada pada kategori rendah dengan presentase 25 %. 7 orang responden berada 

pada kategori sedang dengan presentase 30%. 8 orang responden berada pada 

kategori tinggi dengan presentase 33% dan 1 orang responden berada pada 

kategori sangat tinggi dengan presentase 4%. Berdasarkan nilai rata-rata hasil 

belajar Fikih di MTs Negeri Gowa sebesar 80 jika dikonversi pada tabel 

kategorisasi ternyata berada dalam kategorisasi sedang.  

Data distribusi frekuensi kategorisasi hasil belajar Fikih Pretest kelas 

kontrol dapat digambarkan dalam histogram kategorisasi di bawah ini: 

 

Gambar 4.2: 

Diagram Kategorisasi Hasil Belajar Fikih Pretest Kelas Eksperimen 

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

Tabel 4.7 

Data Posttest Hasil Belajar Fikih Kelas Eksperimen 
 

Descriptive Statistics 

POST 

TEST 

N Minimum Maximum Mean Std.deviation 

24 75 100 91,04 6,75 
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Berdasarkan hasil analisis deskriptif nilai posttest kelas Kontrol, rata-rata 

hasil belajar Fikih peserta didik kelas VIII 2 yang  diajar tanpa  Model 

Pembelajaran Cooperative Tipe Student Facilitator and Explaining sebesar 91,04 

untuk standar deviasi atau ukuran jarak tiap nilai terhadap rata-ratanya sebesar 

6,75. 

Tabel 4.8 

Kategorisasi Hasil Belajar Fikih Posttest Kelas Eksperimen 
 

No Interval Frekuensi Presentase Kategori 

1 75-80 2 8% Sangat rendah 

2 81-86 5 21% Rendah 

3 87-92 7 29% Sedang 

4 93-98 5 21% Tinggi 

5 X>98 5 21% Sangat tinggi 

Jumlah 24 100  

                            

               
=

      

 
 = 

  

 
 = 5 

Data pada tabel 4.4 menunjukkan bahwa terdapat 2 orang responden 

berada pada kategori sangat rendah dengan presentase 8%. 5 orang responden 

berada pada kategori rendah dengan presentase 21%. 7 orang responden berada 

pada kategori sedang dengan presentase 29%. 5 orang responden berada pada 

kategori tinggi dengan presentase 21% dan 5 orang responden berada pada 

kategori sangat tinggi dengan presentase 21 %. Berdasarkan nilai rata-rata hasil 

belajar Fikih di MTs Negeri Gowa sebesar 91,04 jika dikonversi pada tabel 

kategorisasi ternyata berada dalam kategorisai sedang. 

Gambar 4.3 

Diagram Kategorisasi Hasil Belajar Fikih Posttest Kelas Eksperimen 
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Jadi, dapat disimpulkan bahwa hasil pretest dan posttest eksperimen 

diperoleh nilai rata-rata hasil belajar kognitif peserta didik mengalami 

peningkatan, yaitu nilai pretest adalah 80 dan nilai posttest adalah 91. 

3. Pengaruh Penerapan Model Pembelajaran Cooperative Tipe Student 

Facilitator And Explaining Terhadap Hasil Belajar Peserta Didik Pada 

Mata Pelajaran Fikih di Kelas VIII MTs Negeri Gowa Kab. Gowa  

a. Uji Normalitas 
 

Uji normalitas dilakukan untuk mengetahui apakah data-data hasil belajar 

Fikih yang diperoleh dari kelas eksperimen maupun kelas kontrol normal atau 

tidak. Pada penelitian ini, pengujian normalitas menggunakan uji Kolmogorof-

Smirnof pada taraf signifikan 0,05. Adapun hasil perhitungan uji normalitas pada 

penelitian ini sebagai berikut: 

1) Uji Normalitas Pretest  kelas kontrol 

Hasil perhitungan uji normalitas untuk data hasil belajar Fikih peserta didik 

kelas eksperimen dapat dipaparkan sebagai berikut ini: 

Tabel 4.9 

Hasil Uji Normalitas Nilai Hasil Belajar Fikih Pretest Kelas Kontrol 

 

Kolmogrof-sminorv 

Pre Test kelas 

control 

Sig.  Keterangan  

0,71 Normal  
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Berdasarkan tabel 4.10, diperoleh nilai signifikan pada kolom 

Klomogolov-Smirnov sebesar 0,71. Nilai signifikan yang diperoleh tersebut lebih 

besar dari 0,71> 0,05), sehingga dapat disimpulkan bahwa skor hasil belajar Fikih 

peserta didik Pretest kelas eksperimen berdistribusi normal. 

2)  Uji Normalitas Posttest Kelas kontrol 

Hasil perhitungan uji normalitas untuk data hasil belajar Fikih peserta 

didik kelas eksperimen dapat dipaparkan sebagai berikut ini: 

Tabel 4.10 

Hasil Uji Normalitas Nilai Hasil Belajar Fikih Pretest Kelas Kontrol 

 

Kolmogrof-sminorv 

Pre Test kelas 

control 

Sig.  Keterangan  

0,200 Normal  

Berdasarkan tabel 4.11, diperoleh nilai signifikan pada kolom 

Klomogolov-Smirnov sebesar 0,200. Nilai signifikan yang diperoleh tersebut lebih 

besar dari 0,200> 0,05), sehingga dapat disimpulkan bahwa skor hasil belajar 

Fikih peserta didik Pretest kelas eksperimen berdistribusi normal. 

3). Uji normalitas pretest kelas eksperimen  

Hasil perhitungan uji normalitas untuk data hasil belajar Fikih peserta 

didik kelas eksperimen dapat dipaparkan sebagai berikut ini: 

Tabel 4.12 
 

Hasil Uji Normalitas Nilai Hasil Belajar Fikih Pretest Kelas Eksperimen 

 

Kolmogrof-sminorv 

Pre Test kelas 

control 

Sig.  Keterangan  

0,83 Normal  
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Berdasarkan tabel 4.12, diperoleh nilai signifikan pada kolom 

Klomogolov-Smirnov sebesar 0,83. Nilai signifikan yang diperoleh tersebut lebih 

besar dari 0,83> 0,05), sehingga dapat disimpulkan bahwa skor hasil belajar Fikih 

peserta didik Pretest kelas eksperimen berdistribusi normal. 

4). Uji Normalitas post test kelas eksperimen 

Hasil perhitungan uji normalitas untuk data hasil belajar Fikih peserta 

didik kelas eksperimen dapat dipaparkan sebagai berikut ini: 

Tabel 4.13 Hasil Uji Normalitas Nilai Hasil Belajar Fikih 

Pretest Kelas Eksperimen 

 

Kolmogrof-sminorv 

Pre Test kelas 

control 

Sig.  Keterangan  

0,194 Normal  

 

Berdasarkan tabel 4.13, diperoleh nilai signifikan pada kolom 

Klomogolov-Smirnov sebesar 0,194. Nilai signifikan yang diperoleh tersebut lebih 

besar dari 0,194> 0,05), sehingga dapat disimpulkan bahwa skor hasil belajar 

Fikih peserta didik Pretest kelas eksperimen berdistribusi normal. 

b.  Uji Homogenitas 

Uji homogenitas dilakukan untuk mengetahui penyebaran sampel pada 

kelas eksperimen maupun kelas kontrol. Uji homogenitas yang digunakan pada 

penelitian ini yaitu uji analisis varian karena jumlah sampel yang digunakan pada 

kelas eksperimen dan kelas kontrol sama dengan taraf sigifikan 0,05. 
 

Tabel 4.14 

Hasil Pengujian Uji Homogenitas Posttest Eksperimen dan Kontrol 

 

Test of Homogeneity of Variances 

Levene Statistics Df1 Df2 Sig.  
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1,527 3 18 .242 

Berdasarkan tabel tersebut, dapat dilihat bahwa hasil analisis uji homogenitas 

pada tabel 4.14 diperoleh bahwa nilai 0,242 > 0,05 maka disimpulkan bahwa data 

tersebut bersifat homogen. 

b. Uji Hipotesis Penelitian 

Setelah dilakukan uji prasyarat maka jika data terbukti normal dan 

homogen maka analisis dilanjutkan dengan pengujian hipotesis. Pengujian 

hipotesis bertujuan untuk membuktikan kebenaran atau menjawab hipotesis yang 

dipaparkan pada penelitian ini. Uji hipotesis ini yang digunakan dalam penelitian 

ini adalah uji t-2 sampel independent. Digunakan uji t-2 sampel independent 

karena sampel yang digunakan dalam peneliti ini saling berhubungan artinya 

sampel yang digunakan pada kelas eksperimen maupun kelas kontrol sampelnya 

sama. 

Pengujian hipotesis penelitian menggunakan program SPSS versi 20 for 

windows diperoleh bahwa hipotesis pada penelitian ini diterima atau terbukti. 

Hasil tersebut dapat dilihat pada tabel 4.15 

Tabel 4.15 

Hasil Uji Independent Sample T-Test Posttest Eksperimen dan Kontrol 

 

Levene's Test for Equality of 

Variances t-test for Equality of Means 

F 

Sig.  T Df 

Sig.(2-

tailed) 

1.355 0,250 2.003 46 0,01 

Berdasarkan hasil perhitungan SPSS pada tabel 4.15, diperoleh pada 

bagian equal Sig. (2-tailed)= 0.01, nilai thitung = 2,003 dan df=46 dalam ttabel = 

1,71. Hal itu berarti nilai Sig < a yaitu 0,01 < 0.05 dan thitung > ttabel yaitu 2,003 > 

1,71. Maka kesimpulan yang diambil adalah H0 ditolak atau terdapat perbedaan 

hasil belajar Fikih yang diajar dengan menggunakan model Cooperative Tipe 



54 

 

 

Student Facilitator and Explaining MTs Negeri Gowa Kab. Gowa. 

B. PEMBAHASAN 

1. Analisis hasil belajar Fikih peserta didik kelas VIII MTs Negeri Gowa 

Kab. Gowa yang tidak menerapkan model pembelajaran Cooperative 

Tipe Student Facilitator and Explaining  

Berdasarkan analisis deskriptif pre test kelas kontrol menunjukkan bahwa 

terdapat 5 orang responden berada pada kategori sangat rendah dengan presentase 

21%. 1 orang responden berada pada kategori rendah dengan presentase 4%. 4 

orang responden berada pada kategori sedang dengan presentase 17%. 9 orang 

responden berada pada kategori tinggi dengan presentase 37% dan 5 orang 

responden berada pada kategori sangat tinggi dengan presentase 21%. 

Berdasarkan nilai rata-rata hasil belajar Fikih di MTs Negeri Gowa sebesar 73,75 

jika dikonversi pada tabel kategorisasi ternyata berada dalam kategorisasi sedang. 

Berdasarkan analisis deskriptif posttest kelas kontrol menunjukkan bahwa 

terdapat 3 orang responden berada pada kategori sangat rendah dengan presentase 

13%. 5 orang responden berada pada kategori rendah dengan presentase 20%. 10 

orang responden berada pada kategori sedang dengan presentase 41%. 3 orang 

responden berada pada kategori tinggi dengan presentase 13% dan 3 orang 

responden berada pada kategori sangat tinggi dengan presentase 13%. 

Berdasarkan nilai rata-rata hasil belajar Fikih di MTs Negeri Gowa sebesar 86,66 

jika dikonversi pada tabel kategorisasi ternyata berada dalam kategorisasi sedang. 

Pada kelas kontrol ini peneliti menggunakan model konvensional sebagai 

pembanding dari model pembelajaran Cooperative Tipe Student Facilitator and 

Explaining untuk mengetahui model yang mana yang lebih berpengaruh. Pada 

model konvensional pembelajaran dimulai dengan mengecek kehadiran peserta 

didik, peneliti menuliskan topik pembelajaran, kemudian peneliti menulis tujuan 
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pembelajaran, selanjutnya peneliti memberikan tes awal (Pretest) kepada peserta 

didik. Selanjutnya, proses pembelajaran dimulai dengan penyampaian materi oleh 

peneliti. Sementara itu, peserta didik menyimak materi yang sedang disampaikan 

oleh peneliti. Peneliti menggunakan metode tanya jawab supaya peserta didik 

yang kurang memahami materi dapat bertanya langsung kepada peneliti. Setelah 

selesai, selanjutnya peneliti memberikan penguatan dan menyimpulkan materi 

yang sudah dibahas tersebut. Kemudian diakhir pembelajaran peneliti 

memberikan tes akhir (Posttest). Hal ini dilakukan juga untuk memperoleh data 

dari nilai tes awal dan tes akhir. 

2. Analisis hasil belajar Fikih peserta didik kelas VIII MTs Negeri Gowa 

Kab. Gowa yang menerapkan model pembelajaran Cooperative Tipe 

Student Facilitator and Explaining 

Berdasarkan analisis deskriptif yang dilakukan pada pretest kelas 

eksperimen menunjukkan bahwa terdapat 2 orang responden berada pada kategori 

sangat rendah dengan presentase 8%. 6 orang responden berada pada kategori 

rendah dengan presentase 25 %. 7 orang responden berada pada kategori sedang 

dengan presentase 30%. 8 orang responden berada pada kategori tinggi dengan 

presentase 33% dan 1 orang responden berada pada kategori sangat tinggi dengan 

presentase 4%. Berdasarkan nilai rata-rata hasil belajar Fikih di MTs Negeri 

Gowa sebesar 80 jika dikonversi pada tabel kategorisasi ternyata berada dalam 

kategorisasi sedang.  

Berdasarkan analisis deskriptif yang dilakukan pada posttest kelas 

eksperimen menunjukkan bahwa terdapat 2 orang responden berada pada kategori 

sangat rendah dengan presentase 8%. 5 orang responden berada pada kategori 

rendah dengan presentase 21%. 7 orang responden berada pada kategori sedang 

dengan presentase 29%. 5 orang responden berada pada kategori tinggi dengan 
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presentase 21% dan 5 orang responden berada pada kategori sangat tinggi dengan 

presentase 21 %. Berdasarkan nilai rata-rata hasil belajar Fikih di MTs Negeri 

Gowa sebesar 91,04 jika dikonversi pada tabel kategorisasi ternyata berada dalam 

kategorisai sedang. 

Pada kelas eksperimen peneliti menggunakan model pembelajaran 

Cooperative Tipe Student Facilitator and Explaining. Pembelajaran dimulai 

setelah peserta didik melakukan doa bersama sebelum belajar kemudian peneliti 

mengabsen peserta didik yang tidak hadir saat pembelajaran berlangsung. 

Kemudian peneliti menyampaikan kompetensi yang akan dicapai setelah itu 

peneliti mendemonstrasikan atau menyajikan garis-garis besar materi 

pembelajaran setelah peneliti menjelaskan garis besar materi. Peneliti, 

memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk menjelaskan kepada 

temannya dengan bagan atau peta konsep yang dilakukan secara bergiliran. 

peneliti menyimpulkan ide atau pendapat dari peserta didik kemudian peneliti  

menerangkan semua materi yang disajikan saat ini. Kemudian di akhir 

pembelajaran peneliti memberikan tes akhir (post tes).  

3. Analisis pengaruh penerapan model pembelajaran Cooperative Tipe 

Student Facilitator and Explaining terhadap hasil belajar peserta didik 

pada mata pelajaran Fikih di kelas VIII MTs Negeri Gowa Kab. Gowa ? 

Berdasarkan hasil perhitungan SPSS diperoleh pada bagian equal Sig. (2-

tailed)= 0.001, nilai thitung = 2,003 dan df=46 dalam ttabel = 1,71. Hal itu berarti 

nilai Sig < a yaitu 0,001 < 0.05 dan thitung > ttabel yaitu 2,003 > 1,71. Maka 

kesimpulan yang diambil adalah H0 ditolak atau terdapat perbedaan hasil belajar 

Fikih yang diajar dengan menggunakan model Cooperative Tipe Student 

Facilitator and Explaining dan yang menggunakan model konvensional di MTs 

Negeri Gowa. 
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BAB V 
 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan  

Kesimpulan yang diperoleh berdasarkan penelitian ini, adalah sebagai 

berikut: 

1. Hasil belajar Fikih peserta didik kelas VIII MTs Negeri Gowa Kab. Gowa 

yang tidak menerapkan model pembelajaran Cooperative Tipe Student 

Facilitator and Explaining diperoleh nilai rata-rata hasil belajar kognitif 

peserta didik mengalami peningkatan, yaitu nilai pretest adalah 73,75 dan 

nilai posttest adalah 86,66. 

2. Hasil belajar Fikih peserta didik kelas VIII MTs Negeri Gowa Kab. Gowa 

yang menerapkan model pembelajaran Cooperative Tipe Student 

Facilitator and Explaining diperoleh nilai rata-rata hasil belajar kognitif 

peserta didik mengalami peningkatan, yaitu nilai pretest adalah 80 dan 

nilai posttest adalah 91. 

3. Pengaruh penerapan model pembelajaran Cooperative Tipe Student 

Facilitator and Explaining terhadap hasil belajar peserta didik pada mata 

pelajaran Fikih di kelas VIII MTs Negeri Gowa Kab. Gowa berdasarkan 

hasil perhitungan SPSS di peroleh nilai thitung > ttabel yaitu 2,003 > 1,71. 

Maka kesimpulan yang diambil adalah H0 ditolak dan H1 diterima atau 

terdapat perbedaan hasil belajar Fikih yang diajar dengan menggunakan 

model Cooperative Tipe Student Facilitator and Explaining di MTs 

Negeri Gowa. 

B. Implikasi Penelitian  

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka implikasi penelitian yang 

dikemukakan 
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oleh peneliti adalah sebagai berikut:  

1. Kepada guru Fikih MTs Negeri Gowa disarankan untuk menggunakan 

model Cooperative Tipe Student Facilitator and Explaining dalam mengajar 

karena efektif meningkatkan kemampuan peserta didik. 

2. Kepada penentu kebijakan dalam bidang pendidikan agar hasil penelitian ini 

dapat dijadikan bahan pertimbangan dalam rangka meningkatkan mutu 

pendidikan di MTs Negeri Gowa. 

3. Kepada peneliti lain yang akan mengkaji variabel sama diharapkan untuk 

lebih menyempurnakan langkah-langkah pembelajaran, dan dapat 

menerapkannya pada materi dan kelas yang berbeda. 
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