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ABSTRAK 

Nama    : Istiqamah Nuramaliah 

NIM    : 80400219010 

Judul      : Analisis Kesalahan Imlāʾ dalam Pembelajaran Bahasa Arab Siswa Kelas              

X Pesantren Tarbiyah Takalar 

 Penelitian ini bertujuan untuk: 1) Menganalisis mengenai bentuk kesalahan 

Imlāʾ dalam pembelajaran bahasa Arab siswa kelas X Pesantren Tarbiyah Takalar. 2) 

Menganalisis mengenai berapa persen tingkat kesalahan Imlāʾ dalam pembelajaran 

bahasa Arab siswa kelas X Pesantren Tarbiyah Takalar. 3) Mengeksplor mengenai 

faktor penyebab terjadinya kesalahan Imlāʾ dalam pembelajaran bahasa Arab siswa 

kelas X Pesantren Tarbiyah Takalar. 

Jenis penelitian ini adalah deskriptif kualitatif, dengan menganalisis kesalahan 

menggunakan teori analisis kesalahan menurut Ellis, yaitu: mengumpulkan sampel 

kesalahan, mengidentifikasi kesalahan, menjelaskan kesalahan, mengklasifikasi 

kesalahan, dan mengevaluasi kesalahan imlāʾ pada dokumentasi hasil lembar kerja 

imlāʾ menyimak siswa kelas X Pesantren Tarbiyah Takalar yang berjumlah 25 hasil 

lembar kerja. Data dikumpulkan dengan metode dokumentasi, observasi, dan 

wawancara, kemudian dianalisis dengan menggunakan model teori Miles dan 

Huberman yang mencakup tiga tahap yaitu: reduksi data, penyajian data, dan 

penarikan kesimpulan. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa bentuk kesalahan imlāʾ yang dilakukan 

oleh siswa kelas X Pesantren Tarbiyah Takalar terletak pada kaidah huruf hijaiyyah, 

kaidah huruf yang boleh disambung dan tidak boleh disambung, kaidah penulisan 

harakat, kaidah alif lām syamsiyah dan alif lām qamariyah, dan kaidah penulisan huruf 

hamzah. Jumlah keseluruhan kesalahan yang dilakukan oleh siswa sebanyak 539 

kesalahan. Persentase kesalahan tertinggi terletak pada kaidah alif lām syamsiyah dan 

alif lām qamariyah yaitu 65 kesalahan dengan persentase 23,63%. Menurut kriteria 

penilaian Arikunto persentase kesalahan pada kaidah alif lām syamsiyah dan alif lām 
qamariyah berada pada kategori rendah. Adapun faktor penyebab kesalahan yaitu 

faktor guru yang mendiktekan kalimat tersebut suaranya kecil, mendiktekan kalimat 

dengan cepat, dan pengucapan hurufnya kurang jelas, dan siswa belum memahami 

dengan baik kaidah-kaidah imlāʾ yang diajarkan. 

Implikasi penelitian ini dapat menjadi bahan masukan dalam proses 

pembelajaran dan dapat meningkatkan kemampuan siswa dalam imlāʾ. Selain itu, 

penelitian ini diharapkan dapat membantu guru untuk mengetahui jenis kesalahan 

yang sering dilakukan oleh siswa dan faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya 

kesalahan dalam imlāʾ. 
Kata Kunci: Analisis Kesalahan, Imlāʾ, Bahasa Arab. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Peran yang sangat penting dalam pendidikan adalah untuk meningkatkan 

sumber daya manusia, karena manusia dapat meningkatkan dan mengembangkan 

potensi yang dimilikinya. Manusia dapat mengembangkan dan meningkatkan potensi 

yang dimilikinya dengan pendidikan. Kegiatan yang dilakukan dengan sengaja, 

teratur, dan berencana dengan tujuan dalam mengembangkan potensi merupakan 

definisi dari pendidikan. Salah satu penunjang dalam berkembangnya suatu 

pendidikan adalah bahasa sebagai alat komunikasi. Bahasa sebagai alat komunikasi 

merupakan salah satu penunjang dalam berkembangnya suatu pendidikan yang 

digunakan untuk berinteraksi antara satu orang dengan yang lainnya. 

Bahasa adalah salah satu ilmu dalam pendidikan yang dapat diterapkan di 

segala bidang ilmu. Menguasai bahasa Asing juga tidak kalah pentingnya karena 

dengan menguasai bahasa Asing dapat membantu individu untuk memahami budaya 

luar, berkomunikasi dengan beragam suku dan bangsa, serta dapat mengembangkan 

ilmu pengetahuan dan pengalaman yang dimilikinya. Salah satu bahasa Asing yang 

terdapat dalam kurikulum pendidikan di Indonesia adalah bahasa Arab. 

Bahasa Arab merupakan salah satu mata pelajaran yang diajarkan di seluruh 

lembaga pendidikan Islam di Indonesia, baik pondok pesantren maupun madrasah 

bahkan sekolah umum. Bahasa Arab secara umum diajarkan karena dipandang sangat 
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relevan dengan kebutuhan masyarakat Indonesia itu sendiri, karena salah satu negara 

yang mayoritas penduduknya beragama Islam. 

Bahasa Arab diajarkan karena dipandang sangat relevan dengan kebutuhan 

masyarakat Indonesia, karena Indonesia salah satu Negara yang mayoritas 

penduduknya beragama Islam. Umumnya, pembelajaran bahasa Arab memiliki empat 

aspek keterampilan yang harus dikuasai oleh siswa. Di antaranya keterampilan 

menyimak (mahārah al-istimā’), keterampilan berbicara (mahārah al-kalām), 

keterampilan membaca (mahārah al-qirā’ah) dan keterampilan menulis (mahārah al-

kitābah). Selain itu aspek tata bahasa (qowā῾id al-lughah) dan kosa kata (mufradāt) 

juga diajarkan untuk menunjang keempat keterampilan tersebut. Salah satu 

keterampilan yang diajarkan yaitu keterampilan menulis. Adapun seruan untuk 

menulis tertuang dalam Firman Allah dalam QS. Al-Qalam /1: 564. 

 يَسۡطرُُوۡنَ   وَمَا وَالۡقَلَمِ   ۚن  
Terjemahnya:   

 “Nūn, demi pena dan apa yang mereka tuliskan”1 

Kandungan ayat ini, sesuai dengan teori dalam pendidikan, bahwa peserta 

didik tidak hanya perlu dilatih berbahasa lisan dan membaca, tetapi juga bahasa 

tulisan. Dalam pendidikan, aktifitas peserta didik yang dilengkapi dengan tulis 

menulis akan lebih berpengaruh daripada semata mendengar pelajaran secara lisan dan 

atau membaca bahan ajar. Menuliskan kembali apa yang sudah didengar dan dibaca 

akan berpengaruh lebih dalam dan lebih mantap bekasnya disbanding jika hanya 

                                                             

1Departemen Agama RI , Al-Qur’an dan Terjemahnya  (Jawa Barat: Cipta Bagus Segara, 
2014), h. 564. 
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didengar dan dibaca. Agaknya, dapat diyakini bahwa pena dan menulis adalah salah 

satu media belajar dan pembelajaran yang penting, dan karya tulis adalah hasil ujung 

pena yang mencerminkan kemajuan sebuah bangsa dan peradaban manusia2. 

Pendapat mengenai pentingya menulis juga dijelaskan dalam hadīś Al-Sya῾bi 

rahimahullah berkata: 

 طِ ائِ الحَ  يْ فِ  وْ لَ وَ  هُ بْ ت ُ اكْ فَ  ئايْ شَ  تَ عْ مِ سَ  اذَ إِ 

Artinya: 

"Apabila engkau mendengar sesuatu (dari ilmu) maka tulislah walaupun di atas 

tembok." (HR. Abu Khaitsamah dalam Al-Ilmu no.146) 3 

Keterampilan menulis dalam bahasa Arab (mahārah al-kitābah), terdapat dua 

aspek kemampuan yang harus dikembangkan, yaitu kemampuan teknis dan 

kemampuan ibdāi (produksi). Kemampuan teknis adalah kemampuan menulis bahasa 

arab dengan benar, meliputi kebenaran imlā’ (tulisan), qawāid (susunan), dan 

penggunaan ‘alāmat al-tarqīm (tanda baca)4. Adapun ruang lingkup dalam 

keterampilan menulis (mahārah al-kitābah) yaitu imlā’ (al-imlā’), kaligrafi (al-khāt) 

dan mengarang (al-ta’bīr)5. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa imlā’ 

merupakan bagian dari ruang lingkup yang terdapat dalam pembelajaran menulis 

(kitābah) terutama kemampuan teknis dalam menulis bahasa Arab secara benar. 

                                                             

2Risman Bustamam, “Tulis Menulis (kitābah) Sebagai Pilar Keilmuan Perspektif AlQur’an: 

Pendekatan Tafsir Tematik, Hermeneutik, dan Linguistik”, vol. 11 nomor 1 (15-16 Oktober 2016).  
Jurnal Batusangkar International Conference. 

3H{amad bin Ibra>hi>m A<li ῾Us\ma>n, Al-Nubaz\ fi> Adabi T}alibi al- ῾Ilmi (Mesir: Da>r al- Furqa>n 

Mesir, 1999), h. 138. 

4Abdul Hamid, Mengukur Kemampuan Bahasa Arab Untuk Studi Islam (Malang: UIN-Maliki 
Press, 2010), h. 75.  

5Mahmūd Kāmil An-Nāqah, Asāsiyyatu Ta’līmi al-Lughah al-‘Arabiyah wa al-Tarbiyah al-
Di>niyyah (Kairo: dār al-Śaqafah, 1981), h. 229. 
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Imlā’ merupakan salah satu pembelajaran bahasa Arab yang mempelajari dasar 

menulis yang baik dan benar yang bertujuan untuk menghindari kekeliruan pada 

penulisan teks Arab, pembelajaran ini wajib dipelajari oleh siswa di Pondok Pesantren 

Tarbiyah Takalar dengan tujuan pembelajaran imlā’ di pesantren tersebut yaitu agar 

siswa mampu menyusun teks tulis terkait dengan topik pembelajaran dengan baik dan 

benar.  Di antara efektifitas dari pembelajaran imlā’ yaitu mengetahui kaidah 

penulisan huruf dan kata-kata dengan baik dan benar, memperbagus tulisan Arab, 

melatih kemampuan istimāʿ (mendengar), melatih konsentrasi berfikir dan 

membiasakan siswa untuk menulis tulisan Arab6. 

Realitanya, permasalahan yang umum ditemukan pada kalangan peserta didik 

terkhusus di pesantren dan sekolah-sekolah yang berbasis Islam yaitu kesulitan 

peserta didik dalam menulis tulisan Arab, dimana peserta didik beranggapan bahwa 

keterampilan yang paling sulit di antara yang lainnya adalah menulis. Hal tersebut 

disebabkan karena bentuk tulisan dalam bahasa Arab berbeda-beda antara di awal 

kata, tengah kata, akhir kata, disambung, dan dipisah. Sedangkan pada tingkat lanjut 

muncul kesulitan menulis hamzah, alif, dan pengecualian penulisan hamzah7. Oleh 

karena itu, kaidah imlāʾ harus sudah mulai diperkenalkan kepada anak atau peserta 

didik sejak usia dini, diajarkan pada tingkat dasar dan menengah, serta dikuasai pada 

tingkat atas. Kesalahan dalam menulis tersebut hendaknya menjadi perhatian bagi 

para guru karena kesalahan menulis tidak boleh dianggap remeh8. 

                                                             

6Masrukin dan Devi Apriyanto Nasir, Buku Guru Bahasa Arab Pendekatan Saintifik Kurikulum 
2013 (Cet. I; Jakarta: Kementrian Agama Republik Indonesia, 2014), h. 86. 

7Fathur Rohman, Metodologi Pembelajaran Bahasa Arab (Malang: Madani, 2015) h. 53-54 

8Ahmad Izzan, Metodologi Pembelajaran Bahasa Arab (Bandung: Humaniora, 2009), h. 69. 
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Kesalahan dalam berbahasa akan selalu ada, terutama bagi mereka yang sedang 

mempelajari bahasa. Hal tersebut sejalan dengan pendapat Dulay dalam Yulianto dan 

Mintowati yang mengemukakan bahwa orang tidak mungkin dapat mempelajari 

bahasa tanpa membuat kesalahan9. Secara sederhana, untuk meminimalisir terjadinya 

kesalahan dalam pembelajaran khususnya dalam mempelajari bahasa, maka analisis 

kesalahan dapat dilakukan untuk mengetahui kesalahan siswa yang mempelajari 

bahasa. 

Analisis kesalahan dalam pelaksanaannya, diharapkan memberikan deskripsi 

secara lengkap mengenai kesalahan berbahasa yang dilakukan. Sehingga, melalui 

informasi yang lengkap tersebut akan memberikan manfaat pedagogis yang berarti 

bagi pembelajaran10. Analisis kesalahan dilakukan sebagai bentuk antisipasi agar tidak 

terjadi kekeliruan pada menulis tulisan Arab. Sebab jika salah dalam menulis baik 

huruf maupun struktur kata, maka akan berbeda pula makna yang dimaksud. Adapun 

diadakannya analisis kesalahan pada penelitian ini untuk memberikan informasi 

mengenai bentuk-bentuk kesalahan imlāʾ yang dilakukan peserta didik dalam 

pembelajaran bahasa Arab.   

 Berdasarkan hasil observasi di Pondok Pesantren Tarbiyah Takalar diperoleh 

informasi bahwa siswa kelas X masih kurang terampil dalam menulis, khususnya 

dalam menulis kalimat. Hal tersebut dikarenakan keterampilan menulis dianggap sulit 

oleh siswa, karena kurang terbiasanya siswa dalam menulis bahasa Arab.  

                                                             

9Yulianto dan Mintowati, Analisis Kesalahan Berbahasa (Jakarta: Universitas Terbuka, 2010), 
h. 53.  

10Yulianto dan Mintowati, Analisis Kesalahan Berbahasa, h. 53.  
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Hasil observasi awal pada tanggal 2 April 2021 ditemukan bahwa tujuan dari 

pembelajaran menulis siswa kelas X Pesantren Tarbiyah Takalar, yaitu agar siswa 

dapat menulis huruf, kata ataupun kalimat dalam bahasa Arab dengan baik dan benar 

sesuai dengan kaidah-kaidah imlāʾ yang telah diajarkan. Pada pembelajaran bahasa 

Arab diajarkan empat aspek keterampilan, yaitu keterampilan menyimak, berbicara, 

membaca, dan menulis. Adapun aspek-aspek yang diajarkan pada pembelajaran 

menulis yaitu aspek menulis imlā, namun selain aspek menulis imlāʾ siswa juga 

diajarkan aspek-aspek menulis yang lain salah satunya yaitu menulis khat. Kaidah-

Kaidah yang diajarkan pada pembelajaran menulis khususnya menulis imlāʾ pada kelas 

X Pondok Pesantren Tarbiyah Takalar, yaitu kaidah huruf hijaiyyah, kaidah huruf 

yang boleh disambung dan yang tidak boleh disambung, kaidah penulisan harakat, 

kaidah alif lām syamsiyyah dan alif lām qamariyyah, dan kaidah penulisan hamzah. 

 Siswa belum memahami dengan baik kaidah-kaidah imlāʾ seperti menuliskan 

huruf hijaiyyah ketika didiktekan, huruf-huruf yang boleh disambung dan yang tidak 

boleh disambung, pemberian harakat pada huruf hijaiyyah, penulisan alif lām 

syamsiyyah dan alif lām qamariyyah, dan penulisan huruf hamzah. Sedangkan dalam 

kurikulum pembelajaran bahasa Arab, siswa diharapkan dapat mengidentifikasi bunyi, 

makna kalimat, gagasan, unsur kebahasaan, struktur teks dan unsur budaya bahasa 

Arab yang berkaitan dengan topik tertentu baik secara lisan maupun tertulis11.  

Berdasarkan latar belakang penelitian ini, maka peneliti tertarik untuk meneliti 

dengan menganalisis kesalahan imlāʾ dalam pembelajaran bahasa Arab siswa kelas X 

                                                             

11Masrukin dan Devi Apriyanto Nasir, Buku Guru Bahasa Arab Pendekatan Saintifik 
Kurikulum 2013, h. 85. 



7 
 

 

Pesantren Tarbiyah Takalar dengan judul penelitian " Analisis Kesalahan Imlāʾ dalam 

Pembelajaran Bahasa Arab Siswa Kelas X Pesantren Tarbiyah Takalar".  

B. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus 

1. Fokus Penelitian 

Penelitian ini berfokus pada analisis kesalahan imlāʾ pada hasil lembar kerja 

siswa kelas X di Pesantren Tarbiyah Takalar yang mencakup tiga aspek yaitu bentuk-

bentuk kesalahan imlāʾ, persentase kesalahan imlāʾ. dan faktor-faktor penyebab 

kesalahan imlāʾ. 

2. Deskripsi Fokus 

Untuk menghindari kesalahpahaman arti dari judul yang dimaksud serta 

memperjelas ruang lingkup penelitian ini, maka penulis akan memberikan terlebih 

dahulu gambaran dengan mengemukakan pengertian yang sesuai dengan variabel 

dalam penelitian ini, yaitu sebagai berikut: 

1. Bentuk- Bentuk Kesalahan Imlāʾ 

Bentuk-bentuk kesalahan imlāʾ yang dimaksud dalam penelitian ini yaitu 

menganalisis tentang bentuk-bentuk kesalahan yang dilakukan oleh siswa dalam  

dokumentasi hasil lembar kerja imlāʾ  menyimak yang mencakup lima kaidah yang 

telah diajarkan yaitu kaidah penulisan huruf hijaiyyah, kaidah penulisan huruf yang 

bersambung dan huruf yang tidak boleh bersambung, kaidah penulisan harakat, kaidah 

penulisan alif lām syamsiyah dan alif lām qamariyah, dan kaidah penulisan huruf 

hamzah. 
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2. Persentase Kesalahan Imlāʾ 

Persentase kesalahan imlāʾ yang dimaksud dalam penelitian ini yaitu 

menganalisis mengenai persentase kesalahan imlāʾ yang dilakukan oleh siswa dalam 

dokumentasi hasil lembar kerja imlāʾ menyimak yang mencakup lima kaidah yang 

telah diajarkan yaitu kaidah penulisan huruf hijaiyyah, kaidah penulisan huruf yang 

bersambung dan huruf yang tidak boleh bersambung, kaidah penulisan harakat, kaidah 

penulisan alif lām syamsiyah dan alif lām qamariyah, dan kaidah penulisan huruf 

hamzah, dengan menggunakan perhitungan persentase menurut Moh. Haryadi yang 

kemudian diklasifikasikan kedalam kriteria penilaian Arikunto.  

3. Faktor-Faktor Penyebab Kesalahan Imlāʾ 

Faktor-faktor penyebab kesalahan imlāʾ yang dimaksud dalam penelitian ini 

yaitu mengeksplor lebih mendalam mengenai faktor-faktor apa yang menyebabkan 

siswa melakukan kesalahan dalam imlāʾ menyimak, apakah faktor dari pendidik atau 

dari peserta didik itu sendiri. 

C. Rumusan Masalah 

Berdasarkan pemaparan latar belakang di atas, maka peneliti tertarik untuk 

menguraikan atau menganalisis kesalahan imlāʾ dalam menulis kalimat bahasa Arab. 

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini, yaitu:  

1. Bagaimana bentuk Kesalahan Imlāʾ dalam Pembelajaran Bahasa Arab siswa kelas 

X Pesantren Tarbiyah Takalar? 

2. Bagaimana persentase Kesalahan Imlāʾ dalam Pembelajaran Bahasa Arab siswa 

kelas X Pesantren Tarbiyah Takalar? 

3. Apa faktor penyebab Kesalahan Imlāʾ dalam Pembelajaran Bahasa Arab siswa 

kelas X Pesantren Tarbiyah Takalar? 
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D. Kajian Pustaka 

Beberapa penelitian yang relevan yang berkaitan dengan judul penelitian 

“Analisis Kesalahan Imlāʾ dalam Pembelajaran Bahasa Arab Siswa Kelas X Pesantren 

Tarbiyah Takalar” yang dapat menguatkan penelitian penulis, di antaranya sebagai 

berikut: 

Nur Salim dalam penelitiannya yang berjudul “Analisis Kesalahan Berbahasa 

Pada Kitābah Siswa Kelas X MA Ta’mirul Islam Solo dan MAU Al-Imdad 

Yogyakarta Tahun 2015/2016 (Telaah Taksonomi Kategori Linguistik)”, penelitian 

ini merupakan penelitian kualitatif, dengan melakukan penelitian di MA Ta’mirul 

Islam Solo dan MAU Al-Imdad Yogyakarta. Sedangkan pengumpulan datanya 

dilakukan dengan menggunakan wawancara, dokumentasi, dan tes. Analisa data 

dilakukan dengan analisis deskriptif.  

Adapun hasil penelitian menunjukkan, bahwa kesalahan yang dilakukan siswa 

dipengaruhi oleh pengajarannya. Di antaranya yang pertama adalah 1) Praktek 

pengajaran yang ada pada pesantren Salaf (MAU al-Imdād) mempunyai tujuan agar 

siswa mampu membaca atau memahami suatu teks (Fahmu al- Maqru’), sehingga skill 

dalam hal menulis karangan (Insya’) kurang diasah. Penguasaan gramatikal yang 

diasumsikan untuk pesantren salaf tidak memberikan kontribusi untuk kemampuan 

kitābah, karena kemampuan kitābah selain harus menguasai gramatika juga harus 

menguasai mufrodāt, pembiasaan dan membutuhkan imajinasi tinggi. 2) pesantren 

Modern (MA Ta’mirul Islam) mengajarkan bahasa Arab sebagai alat komunikasi 

(pengajar bahasa melalui pendekatan komunikasi), di mana di dalamnya terdapat 

banyak latihan berbicara maupun menulis. Dari kebiasaan mengungkapkan itulah 
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yang menjadikan siswa pondok Modern lebih mudah dan lancar dalam mengingat 

kosakata sehingga menjadikan siswa lebih kreatif dalam menuangkan gagasan ke 

dalam tulisan12.  

Uril Baharuddin dalam penelitiannya yang berjudul “Analisis kesalahan Imlāʾ 

pada penulisan hamzah waṣal dan hamzah qaṭʿi  pada mahasiswa program bahasa 

Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang”, jenis penelitian yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan 

kualitatif dan kuantitatif. Karena peneliti memaparkan kesalahan-kesalahan imla’ 

dalam penulisan hamzah waṣal dan hamzah qaṭʿi serta menjelaskannya dalam bentuk 

angka. Teknik pengumpulan data dengan wawancara dan tes. Adapun langkah-

langkah dalam menganalisis data di antaranya (1) Mengenali kesalahan (2) 

Mendeskripsi kesalahan dana mengelompokkannya serta (3) Menafsir kesalahan.  

Hasil dari penelitian ini menunjukkan, bahwa (1) Kesalahan-kesalahan dalam 

penulisan hamzah waṣal terletak pada: fiʿil amr dari fiʿil śulāśi, isim-isim yang 10 dan 

huruf alif lām ta῾rīf “ ال الت َّ عْ رِ يْ ف ”. Sedangkan kesalahan-kesalahan dalam penulisan 

hamzah qaṭʿi terletak pada: isim-isim, huruf-huruf dan fiʿil - fiʿil yang terdapat dalam 

ṣigah fiʿil muḍōriʿ untuk orang pertama. (2) Presentase kesalahan dalam penulisan 

hamzah waṣal 13% dan prosentase jawaban yang benar 87%. Adapun presentase 

kesalahan dalam penulisan hamzah qaṭʿi adalah 41% dan prosentase jawaban yang 

benar adalah 59%. (3) Penyebab terjadinya kesalahan-kesalahan imlāʾ dalam penulisan 

hamzah waṣal dan hamzah qaṭʿi di antarnya: kurangnya pemahaman mahasantri 

tentang kaidah hamzah waṣal dan hamzah qaṭʿi, kurangnya perhatian mahasantri 

                                                             

12Nur Salim, “Analisis Kesalahan Berbahasa Pada Kitabah Siswa Kelas X MA Ta’mirul Islam 

Solo dan MAU Al-Imdād Yogyakarta Tahun 2015/2016 (Telaah Taksonomi Kategori Linguistik)”, Tesis 
(Yogyakarta: UIN Sunan kalijaga, 2016). 
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dalam mempelajari penulisan bahasa Arab, tidak ada pembelajaran khusus imlāʾ dan 

tidak ada buku panduan khusus imlāʾ untuk tutor dan mahasantri13.  

Nana Desi Kurniawati dalam penelitiannya yang berjudul “Analisis Kesalahan 

Penulisan Hamzah Pada Mahasiswa Pendidikan Bahasa Arab Semeser III(TIGA) 

Kelas B di IAIN Metro Tahun Pelajaran 2017/2018”, jenis penelitian ini adalah 

penelitian deskriptif kualitatif, peneliti menggunakan dokumentasi dan wawancara 

sebagai alat pengumpulan data. Sedangkan teknik analisis data menggunakan teori 

Miles dan Hubermen, yaitu proses pertama adalah mereduksi data yaitu proses 

merangkum, memilih hal-hal yang pokok dan mencari data yang dianggap penting 

yang sesuai dengan fokus penelitian. Proses kedua yaitu dengan data display 

(penyajian data) yaitu dengan bentuk uraian singkat, bagan, maupun naratif. Proses 

ketiga yaitu conclusion drawing/verification yaitu penarikan kesimpulan dari hasil 

penelitian yang telah dilakukan. Sehingga hasil penelitian ini menunjukkan, bahwa 

penulisan hamzah pada mahasiswa jurusan bahasa arab semester III kelas B di IAIN 

Metro belum sesuai dengan qowāʿid al- imlāʾ 14.  

Barid Syamsiyah dalam penelitiannya yang berjudul “Analisis Kesalahan 

Berbahasa dalam Imlāʾ Mahasiswa IAIN Salatiga”, penelitian ini merupakan 

penelitian analisis kesalahan, metode yang digunakan dalam penelitian ini, meliputi: 

dokumentasi, observasi, dan wawancara. Sedangkan dalam menganalisis data, peneliti 

menggunakan metode Rusydi Ahmad Tha’imah yang meliputi tiga langkah, yaitu: 

                                                             

13Uril Baharuddin, “Analisis kesalahan Imlāʾ pada penulisan Hamzah washol dan hamzah 
qoth’i  pada mahasiswa program bahasa Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang”, 
Tesis (Malang: UIN Malang, 2018). 

14Nana Desi Kurniawati, “Analisis Kesalahan Penulisan Hamzah Pada Mahasiswa 
Pendidikan Bahasa Arab Semeser III(TIGA) Kelas B di IAIN Metro Tahun Pelajaran 2017/2018”, 

Tesis (Semarang: IAIN Metro, 2018). 
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identifikasi kesalahan (taʿrīf al-khoṭōʾ), deskripsi dan klasifikasi kesalahan (tausīf al-

khoṭōʾ), serta penfsiran dan penjelasan kesalahan (tafsīr al-khoṭōʾ). 

Hasil dari penelitian ini menunjukkan, bahwa ditemukan 275 kesalahan yang 

terdiri dari 87 kesalahan pada mahasiswa yang berasal dari sekolah madrasah dan 188 

kesalahan pada mahasiswa yang berasal dari sekolah umum dari sepuluh jenis 

kesalahan. Sepuluh jenis kesalahan tersebut, yaitu: kesalahan penggunaan hamzah 

qaṭʿi, penggunaan hamzah waṣal, penggunaan alif layyinah, penulisan hamzah, 

penggunaan harakat tanwīn, pemilihan dan penggunaan huruf, penggunaan tā’ 

marbūṭah, penambahan huruf wawu, penggunaan huruf mādd dan penghapusan huruf 

alif. Adapun kesalahan tertinggi terdapat pada pemilihan dan penggunaan huruf 

dengan rincian mahasiswa yang berasal dari sekolah madrasah sebanyak 14 kesalahan 

dengan prosentase 16% sedangkan mahasiswa yang berasal dari sekolah umum 

sebanyak 49 kesalahan dengan prosentase 26%. Adapun kesalahan terendah pada 

mahasiswa sekolah madrasah terdapat dalam penggunaan alif layyinah pada isim 

ḍomīr sebanyak 1 kesalahan dengan presentase 1% sedangkan mahasiswa sekolah 

umum terdapat dalam penambahan huruf wāu sebanyak 1 kesalahan dengan 

prosentase 1%15. 

Haniah dalam jurnal sitasi artikel jurnal arabi yang berjudul “Analisis 

Kesalahan Berbahasa Arab Pada Skripsi Mahasiswa Jurusan Bahasa dan Sastra Arab”, 

jenis penelitian ini adalah deskriptif kualitatif dengan pendekatan analisis kesalahan 

berbahasa yaitu mengidentifikasi, mendeskripsikan, menafsirkan dan mengevaluasi 

kesalahan berbahasa pada skripsi mahasiswa Jurusan Bahasa dan Sastra Arab tahun 

                                                             

15Barid Syamsiyah, “Analisis Kesalahan Berbahasa dalam Imlāʾ Mahasiswa IAIN Salatiga”, 

Tesis (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2016)   
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TA 2015/2016 yang berjumlah 14 dengan mengambil sampel 3 skripsi secara acak. 

Data dikumpulkan dengan metode observasi dan wawancara kemudian dianalisis 

dengan model interaktif berdasarkan teori Miles dan Huberman yang mencakup empat 

tahap, yaitu: pengumpulan data dan pengecekan catatan lapangan, reduksi data, 

penyajian data dan penarikan kesimpulan.  

Hasil penelitian menunjukkan, bahwa bentuk kesalahan penulisan hamzah 

pada awal kata yaitu penanggalan bagian atas huruf ʿain di atas atau di bawah alif 

pada hamzah qaṭʿi dan penambahan pada hamzah waṣal, sedangkan pada tengah kata 

yaitu kesalahan penempatan huruf alif atau wāu atau nibrah di bawah hamzah. Pada 

tataran fonetik terjadi kesalahan refleksi bunyi huruf, penanggalan dan penambahan 

bunyi panjang dan penempatan susunan huruf yang terbalik. Pada tataran morfem 

terdapat pada kesalahan bentuk ṣigah kata kerja, kesalahan bentuk ṣigah jamak, 

kesalahan ṣigah nasab, kesalahan format ṣigah maṣdar dan penggunaan ṣigah sifah 

musyabbaḥah di tempat ṣigah maṣdar. Pada tataran sintaksis terdapat kesalahan 

penggunaan iḍafah, kesalahan dalam merangkai sifah mausuf, kesalahan penyesuaian 

kata ganti, kesalahan dalam kalimat innā ( نَّ إِ  ), kesalahan tanda iʿrab dan penanggalan 

alif lām taʿrīf. Pada tataran semantik terdapat pada kesalahan penempatan huruf jar 

setelah kata kerja dan ketidaktepatan pemilihan diksi. Adapun faktor penyebab 

kesalahan, yaitu faktor interferensi bahasa ibu, ketidakmampuan menaati kaidah 

bahasa Arab, generalisasi berlebih, kesalahan penafsiran terhadap kaidah yang 

diperoleh, faktor psikologis, faktor pembimbing dan penguji serta ketiadaan pedoman 

penulisan. Solusi untuk mengatasi kesalahan tersebut adalah inovasi pembelajaran 

bahasa Arab oleh tenaga pengajar, mahasiswa merujuk kembali ke muʿjam dalam 
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memilih kata yang tepat, meningkatkan keterampilan menulis dengan latihan 

berkesinambungan, dan keseriusan dalam menulis skripsi.16. 

Muh. Hafidz dalam jurnal penelitiannya yang berjudul “Analisis Kesalahan 

Imlāʾ Mahasiswa Program Studi Pendidikan Bahasa Arab IAIN Salatiga”, penelitian 

ini merupakan penelitian lapangan yang dilaksanakan bagi mahasiswa Program Studi 

Pendidikan Bahasa Arab IAIN Salatiga. Kesalahan-kesalahan imlāʾ dikumpulkan 

melalui tes tertulis yang dilakukan selama pembelajaran qowāʿid al-imlāʾ untuk 

pembelajar yang berjumlah 59 mahasiswa. Dalam penelitian ini, langkah-langkah 

analisis kesalahan imlāʾ yang digunakan, yaitu: pertama, mengumpulkan data 

kesalahan bahasa yang dilakukan oleh mahasiswa, kedua, mengidentifikasi dan 

mengklasifikasi kesalahan-kesalahan bahasa dan menjelaskan daerah atau wilayah 

kesalahannya, ketiga, menjelaskan kesalahan-kesalahan bahasa dan menjelaskan pula 

standar bahasa yang benar.   

Adapun hasil dari penelitian ini menunjukkan, bahwa frekeunsi kesalahan 

imlāʾ yang dilakukan oleh mahasiswa Program Studi Pendidikan Bahasa Arab adalah  

kesalahan yang terjadi pada penulisan huruf yang mirip dalam suatu kata sebesar 26,5 

%. Kesalahan kedua, kekurangan menuliskan hamzah waṣal pada kata-kata yang 

seharusnya diawali dengan hamzah waṣal sebesar 13,5%. Kesalahan ketiga, kesalahan 

menuliskan alif lām syamsiyyah pada kata yang seharusnya tidak dituliskan dengan 

alif lām syamsiyyah sebesar 13,5%. Kesalahan keempat, kesalahan yang terjadi pada 

penulisan ta’ marbūṭah sebesar 10,25%. Kesalahan kelima, kesalahan menuliskan 

                                                             

16Haniah, “Analisis Kesalahan Berbahasa Arab Pada Skripsi Mahasiswa Jurusan Bahasa dan 
Sastra Arab”, Penelitian Mandiri Dosen (Makassar: Pasca Sarjana UIN Alauddin Makassar, 2018). 
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tanda hamzah pada kata-kata yang diawali dengan tanda hamzah qaṭʿi sebesar 

10,25%. Kesalahan keenam, kesalahan dalam menulis hamzah di tengah kata sebesar 

6,5%. Kesalahan ketujuh, kesalahan atau kekurangan alif tafrīq sebesar 6,5%. 

Kesalahan kedelapan, kesalahan menulis alif layyinah di tengah kata sebesar 6,5%. 

Kesalahan kesembilan, kesalahan menulis ta’ marbūṭah pada kata-kata tertentu yang 

semestinya ditulis dengan ta’ maftuhah sebesar 6,5%.17. 

Dari beberapa penelitian dan jurnal yang dikemukakan dan relevan dengan 

penelitian ini, maka dapat dilihat bahwa penelitian yang dilakukan masih tergolong 

baru dari segi objek yang diteliti yaitu hasil lembar kerja siswa dalam pembelajaran 

imlāʾ di Pondok Pesantren Tarbiyah Takalar. Selain itu perbedaan penelitian ini 

dengan penelitian selanjutnya yaitu dari segi metode yang digunakan dalam 

mengumpulkan sebuah data, meskipun jenis penelitian yang digunakan memiliki 

kesamaan yaitu menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan 

kualitatif.  

E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan penelitian dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:  

a. Untuk Mengetahui Bagaimana bentuk Kesalahan Imlāʾ dalam Pembelajaran 

Bahasa Arab siswa kelas X Pesantren Tarbiyah Takalar. 

b. Untuk Mengetahui Berapa Persentase Kesalahan Imlāʾ dalam Pembelajaran 

Bahasa Arab siswa kelas X Pesantren Tarbiyah Takalar. 

                                                             
17Muh. Hafidz, “Analisis Kesalahan Imlāʾ Mahasiswa Program Studi Pendidikan Bahasa Arab 

IAIN Salatiga”, vol. 11 nomor 1 (16 Juni 2020).  Jurnal Studi Arab. 
https://jurnal.yudharta.ac.id/v2/index.php/studi-arab. (Diakses 1 Maret 2021).  
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c. Untuk Mengetahui Apa faktor penyebab Kesalahan Imlāʾ dalam Pembelajaran 

Bahasa Arab siswa kelas X Pesantren Tarbiyah Takalar. 

2. Kegunaan Penelitian  

Penelitian yang baik dapat dilihat dari kegunaan atau signifikansi yang 

dihasilkan dari penelitian tersebut. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan 

kontribusi baik secara teoretis maupun praktis dalam pembelajaran bahasa Arab. 

Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah: 

a. Kegunaan Teoritis 

Penelitian ini dapat menambah khazanah ilmu pengetahuan dalam bidang 

bahasa khususnya bahasa Arab. 

b. Kegunaan Praktis 

1. Bagi Peneliti Selanjutnya 

Penelitian ini dapat memberikan sumbangsih yang menjadi acuan untuk 

penelitian selanjutnya. 

2. Bagi Guru 

 Memberikan informasi tentang tingkat kesalahan siswa dalam imlāʾ, 

sehingga dapat mengurangi tingkat kesalahan siswa dengan memberikan pengulangan 

pembelajaran yang terkait kesalahan-kesalahan yang sering dilakukan siswa dalam 

imlāʾ. 

3. Bagi Siswa 

 Dapat memberikan motivasi dan merangsang siswa agar lebih termotivasi 

dalam belajar bahasa Arab. 
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BAB II 

TINJAUAN TEORETIS 

A. Analisis Kesalahan    

Pada bagian ini akan diuraikan beberapa pendapat sehubungan dengan hakikat 

analisis, hakikat analisis kesalahan, tujuan analisis kesalahan, dan langkah-langkah 

analisis kesalahan. 

1. Pengertian Analisis Kesalahan  

a. Pengertian Analisis 

Analisis merupakan suatu proses pembagi-bagian bahan bagi maksud-maksud 

penyingkapan1. Selain itu, dijelaskan juga bahwa analisis adalah pemecahan sebuah 

komunikasi ke dalam unsur-unsur atau bagian-bagian sedemikian rupa, sehingga 

hierarki ide-idenya menjadi jelas dan atau hubungan-hubungan antara ide-ide yang 

dinyatakan itu dibuat menjadi eksplisit2. 

Analisis adalah kegiatan berpikir untuk menguraikan suatu keseluruhan 

menjadi komponen sehingga dapat mengenal tanda- tanda komponen3. Dengan 

demikian dapat disimpulkan bahwa analisis adalah suatu kegiatan berpikir yang 

dilakukan untuk menguraikan atau memecahkan sesuatu. 

                                                             

1Henry Guntur Tarigan, Menulis Sebagai Suatu Keterampilan Berbahasa (Bandung: Penerbit 
Angkasa Bandung, 2013), h. 77.  

2Djumingin, dkk., Penilaian Pembelajaran Bahasa dan Sastra Indonesia  (Makassar: Badan 
Penerbit UNM, 2014), h. 19. 

3Achmad  Junaidi, “Analisis Program Siaran Berita Berjaringan di Programa 1 RRI Samarinda 
dalam Menyampaikan Berita dari Kawasan Perbatasan”, vol. 3 (26 Mei 2015). Jurnal Ilmu 
Komunikasi.http://ejournal.ilkom.fisipunmul.ac.id/site/wpcontent/uploads/2015/05/eJournal%20ACH
MAD%20JUNAIDI%200902055009%20(05-26-15-03-22-52).pdf.  (Diakses 21 Januari 2021). 
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b. Pengertian Analisis Kesalahan 

Analisis kesalahan adalah suatu prosedur kerja, yang biasa digunakan oleh para 

peneliti dan guru bahasa. Prosedur kerja tersebut meliputi pengumpulan sampel, 

pengidentifikasian kesalahan yang terdapat dalam sampel, penjelasan kesalahan 

tersebut. Pengklasifikasian kesalahan itu berdasarkan penyebabnya, serta 

pengevaluasian atau penilaian taraf keseriusan kesalahan itu4.  

Analisis kesalahan merupakan suatu prosedur kerja yang biasa digunakan oleh 

peneliti atau guru bahasa, yang meliputi kegiatan mengumpulkan sampel kesalahan, 

mengidentifikasi kesalahan yang terdapat dalam sampel, menjelaskan kesalahan 

tersebut, mengklasifikasi kesalahan itu, dan mengevaluasi taraf keseriusan kesalahan 

itu5.  

Analisis kesalahan adalah segala bentuk kesalahan dalam berbahasa atau tidak 

sesuai dengan kaidah penggunaan bahasa yang baik dan benar yang harus diperbaiki 

atau dikoreksi agar penggunaannnya lebih baik dan benar6. 

Dilihat dari beberapa pendapat tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa 

analisis kesalahan adalah suatu proses kegiatan yang dilakukan oleh seorang guru atau 

                                                             
4Henry Guntur Tarigan dan Tarigan Djago, Pengajaran Analisis Kesalahan Berbahasa 

(Bandung: Penerbit Angkasa Bandung, 2011), h. 60-61. 

5Setyawati, Analisis Kesalahan Berbahasa Indonesia (Surakarta: Yuma Pustaka, 2010), h. 12 

6Sri Meranges Sitanggang, “Analisis Kesalahan Siswa Kelas XI SMAN 8 Makassar pada 

Penggunaan Possesivpronomen dalam Karangan Sederhana”, Skripsi  (Makassar: Fak. Bahasa dan 
Sastra Universitas Negeri Makassar, 2017), h. 9. 
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peneliti untuk mengidentifikasi, mengklasifikasi, dan menguraikan kesalahan belajar 

siswa.  

2. Tujuan Analisis Kesalahan 

Segala sesuatu yang dilakukan pasti mempunyai tujuan, demikian pula dengan 

analisis tersebut. Analisis kesalahan antara lain bertujuan untuk:7  

a. Menentukan urutan peyajian hal-hal yang diajarkan dalam kelas dan buku teks, 

misalnya urutan mudah-sulit. 

b. Menetukan urutan jenjang relatif penekanan, penjelasan, dan latihan berbagai hal 

bahan yang diajarkan. 

c. Merencanakan latihan dan pengajaran remedial. 

d. Memilih hal-hal bagi pengujian kemahiran siswa. 

Selain itu, tujuan menelaah atau menganalisis kesalahan berbahasa sebagai 

berikut:8 

a. Untuk memperoleh data yang dapat dipergunakan untuk membuat atau menarik 

berbagai kesimpulan mengenai hakikat proses belajar bahasa. 

b. Untuk memberikan indikasi atau petunjuk kepada para guru dan para pengembang 

kurikulum, bagian mana dari bahasa sasaran yang paling sukar diproduksi oleh para 

pelajar secara baik dan benar, serta tipe kesulitan mana yang paling menyukarkan 

atau mengurangi kemampuan pelajar untuk berkomunikasi secara efektif. 

                                                             
7Henry Guntur Tarigan dan Tarigan Djago, Pengajaran Analisis Kesalahan Berbahasa, h. 61-

62. 

8Junus dan Junus, Analisis Kesalahan Berbahasa (Makassar: Badan Penerbit UNM, 2010), h. 
6 
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Tujuan akhir analisis adalah mencari dan menentukan landasan perbaikan 

pengajaran bahasa9. Berdasarkan beberapa pendapat tersebut, maka dapat disimpulkan 

bahwa tujuan analisis kesalahan adalah untuk mencegah atau mengurangi 

kemungkinan kesalahan berbahasa siswa dalam pemerolehan dan pembelajaran 

bahasa. 

3. Langkah-langkah Analisis Kesalahan 

Di perlukan langkah-langkah dalam menganalisis sesuatu, berikut beberapa 

pendapat para ahli mengenai langkah-langkah analisis kesalahan. Langkah-langkah 

analisis kesalahan yaitu sebagai berikut:10 

a. Mengumpulkan sampel kesalahan.  

b. Mengidentifikasi kesalahan. 

c. Menjelaskan kesalahan. 

d. Mengklasifikasi kesalahan, dan 

e. Mengevaluasi kesalahan. 

Selain itu, ada enam langkah prosedur analisis kesalahan berbahasa, yakni:11  

a. Pengumpulan data. 

b. Identifikasi data. 

c. Klasifikasi data. 

d. Penentuan frekuensi kesalahan. 

                                                             
9Tarigan Djago dan Lilis Sulistyaningsih, Analisis Kesalahan Berbahasa, h. 26. 

10Tarigan Djago dan Lilis Sulistyaningsih, Analisis Kesalahan Berbahasa, h. 27. 

11Gio Mohammad Johan, “Analisis Kesalahan Berbahasa Indonesia dalam Proses Diskusi 
Siswa Sekolah Dasar”, vol. 18 (1 April 2018).  Jurnal Pendidikan Bahasa Dan Sastra. 
https://ejournal.upi.edu/index.php/BS_JPBSP/article/download/12153/pdf.  (Diakses 20 Januari 2021). 
. 
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e. Mengidentifikasi daerah kesulitan atau kesalahan,  dan 

f. Terapi terhadap kesalahan. 

Pendapat lain tentang langkah-langkah analisis kesalahan adalah sebagai 

berikut:12 

a. Mengumpulkan data: berupa kesalahan berbahasa yang dilakukan oleh siswa, 

misalnya hasil ulangan, karangan, atau percakapan. 

b. Mengidentifikasi dan mengklasifikasi kesalahan: menggali dan memilah-milah 

kesalahan berdasarkan kategori kebahasaan, misalnya kesalahan-kesalahan 

pelafalan, pembentukan kata, penggabungan kata, penyusunan kalimat. 

c. Memperingkat kesalahan: mengurutkan letak kesalahan, penyebab kesalahan, dan 

memberikan contoh yang benar. 

d. Menjelaskan kesalahan: menggambarkan letak kesalahan, penyebab kesalahan, dan 

memberikan contoh yang benar. 

e. Memprakirakan atau memprediksi daerah atau hal kebahasaan yang rawan: 

meramalkan tataran bahasa yang dipelajari yang potensial mendatangkan 

kesalahan. 

f. Mengoreksi kesalahan: memperbaiki dan bila dapat menghilangkan kesalahan 

melalui penyusunan bahan yang tepat, buku pegangan yang baik, dan teknik 

pengajaran yang serasi. 

Berdasarkan beberapa pendapat para pakar di atas, maka peneliti 

menggunakan langkah- langkah analisis kesalahan yang digunakan oleh Ellis karena 

                                                             
12Henry Guntur Tarigan dan Tarigan Djago, Pengajaran Analisis Kesalahan Berbahasa, h. 63-

64. 
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langkah-langkah analisis yang digunakannya lebih mudah untuk dipahami dengan 

langkah-langkah yaitu sebagai berikut:  

a. Mengumpulkan sampel kesalahan.  

b. Mengidentifikasi kesalahan. 

c. Menjelaskan kesalahan. 

d. Mengklasifikasi kesalahan, dan 

e. Mengevaluasi kesalahan. 

B. Imlāʾ 

Pada bagian ini akan diuraikan beberapa pendapat sehubungan dengan hakikat 

imlāʾ, macam-macam imlāʾ, dan Kaidah-kaidah imlāʾ. 

1. Hakikat Imlāʾ 

ʿAbd al-Raḥmān al-Hāsyimī berpendapat bahwa:13 

 مُ ل ِ عَ ت َ مُ الْ  اهَ ب ُ سِ تَ كْ يَ  ة  ارَ هَ مَ  حَ بِ صْ تُ لِ  اهَ تِ ابَ تَ كِ  دَ نْ عِ  اتِ مَ لِ لكَ اْ وَ  فِ وْ رُ حُ الْ  مِ سْ رَ  انِ قَ ت   إِ  ةُ يَّ لِ مَ عَ  وَ هُ  ءُ لاَ مْ الِ 
 .ةُ يَّ افِ قَ الث َّ وَ  ةُ يَّ سِ رَ دْ المَ  ةُ ئَ ي ْ البِ  اهَ ي ْ فِ  مُ هِ سْ تُ  ة  يَّ ائِ دَ أَ  ة  يَّ الِ مَ جَ  ة  يَّ لِ قْ عَ  ات  يَّ لِ مَ عَ  ىلَ إِ  اجُ تَ حْ تَ وَ ، انِ رَ مَ الْ وَ  بِ يْ دْرِ التَّ بِ 

Artinya: 

Imlāʾ adalah proses penguasaan gambar huruf dan kata saat menulisnya untuk 

menjadi keterampilan yang diperoleh peserta didik dengan latihan dan praktek, 

dibutuhkan estetika, proses mental yang berorientasi pada kinerja yang 

berkontribusi pada lingkungan sekolah dan budaya.14 

Menurut Jamāl ʿAbd Al- ʿAzīz Ah}mad mengungkapkan bahwa:15 

                                                             

13ʿAbd al-Raḥmān al-hāsyimī, Ta῾lim an- Nahwu wa al- Imlā’ wa at- Tarqīm (Dār Al-Manāhij 

Li Al-Nasyri Wa Al-tawziʿ, 2008), h. 185. 
14 Diterjemahkan langsung oleh penulis 

15Jamāl ʿAbd Al- ʿAzīz Ah}mad, Al- Kāfī Fī al- Imlā wa al- Tarqīm, 2003, h. 4. 
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 ةِ ادَ يَ الز ِ  نَ مِ  بِ اتِ الكَ  مَ لَ ق َ  ظُ فَ حْ ا يَ هَ تِ فَ ر ِ عَ مُ ي بِ تِ الَّ  ةِ يَّ حِ لاَ طِ صْ الِ  دِ اعِ وَ قَ الْ ى بِ نِ عْ ي َ  يْ ذِ الَّ  مُ لْ العِ  كَ لِ ذَ  وَ هُ  :ءُ لاَ مْ الِ 
 فُ لِ ا الأَ ذَ كَ ا(، وَ هَ رِ آخِ ا وَ هَ طِ سَ وَ وَ  ةِ مَ لِ الكَ  لِ وَّ ي أَ فِ  ةِ زَ مْ الهَ  ةِ ابَ تَ كِ   ةُ يَّ فِ يْ ا كَ هَ ن ْ : )مِ ة  دَ دَّ حَ مُ  ر  وْ مُ أُ بِ  م  تَ هْ ي َ ، وَ انِ صَ قْ الن   وَ 
، اظِ فَ لْ الأَ  نَ مِ  فُ ذِ حْ ي تُ تِ الَّ وَ  ادُ زَ ي ت ُ تِ الَّ  فِ رُ حْ الأَ بِ  م  تَ هْ ا ي َ مَ ( كَ ةِ طَ وْ سُ بْ المَ وَ  ةِ طَ وْ ب ُ رْ المَ  اءِ )التَّ  نَ يْ ب َ  قُ ر ِ فَ ي ُ ، وَ ةُ نَ ي ِ اللَّ 
 ثُ يْ حَ بِ  ةِ دَ وْ شُ نْ المَ  ةِ يَّ وِ غَ لُ الْ  ةِ حَّ ى الص ِ لَ إِ  بِ اتِ ى الكَ وَ ت َ سْ مُ قى بِ رَ ت َ  ر  وْ مُ أُ  نْ مِ  كَ لِ ذَ  رِ يْ ى غَ لَ إِ  مِ لاَّ الْ  اعِ وَ ن ْ أَ وَ  نِ يْ وِ نْ الت َّ وَ 
 .نَ يْ فِ قَّ ث َ المُ وَ  نَ يْ سِ ارِ الدَّ  تِ اابَ تَ ي كِ فِ  عُ يْ شِ ي تُ تِ الَّ  ةِ يَّ ئِ لاَ مْ الِ  اءِ طَ خْ الأُ  نُ مِ  هُ تُ اب َ تَ و كِ خلُ تَ 

Artinya: 

Imlāʾ adalah pengetahuan yang berkaitan dengan kaidah-kaidah yang dengan 

pengetahuannya menghafal penulisan dari penambahan dan pengurangan, dan 

berkaitan dengan hal-hal khusus: (termasuk bagaimana menulis hamzah di 

awal, tengah dan akhir kata), serta alif layyinah, dan pembeda antara (ta' al- 
marbūṭah dan al- mabsūṭ) karena berkaitan dengan huruf-huruf yang 

ditambahkan yang dihilangkan dari lafaz, tanwin, dan jenis-jenis huruf lam, 

dan lainnya.  Hal-hal yang menaikkan derajat penulisan ke kebenaran linguistik 

yang diinginkan sehingga tulisannya terbebas dari kesalahan imlāʾ yang biasa 

terjadi pada tulisan para pelajar dan cendekiawan.16 

Menurut KBBI, Imlāʾ adalah sesuatu yang dikatakan atau dibaca keras-keras 

supaya ditulis oleh orang lain atau dikte17. Kata imlāʾ dalam bahasa Indonesia 

berdasarkan pengertian dari KBBI tidak mencakup makna kata imlāʾ dalam bahasa 

Arab secara keseluruhan. Adapun menurut pendapat lain imlāʾ adalah kategori 

menulis yang menekankan rupa atau postur huruf dalam membentuk kata-kata dan 

kalimat18.  

Imlāʾ adalah menuliskan huruf-huruf sesuai posisinya dengan benar dalam 

kata-kata untuk menjaga terjadinya kesalahan makna19. Selain itu, imlāʾ adalah salah 

                                                             
16Diterjemahkan langsung oleh penulis 
17Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia (Jakarta: Pusat Bahasa, 

Balai Pustaka, 2002), h. 426. 

18Acep Hermawan, Metodologi Pembelajaran Bahasa Arab (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 
2014), h. 151. 

19Acep Hermawan, Metodologi Pembelajaran Bahasa Arab, h. 151. 
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satu bagian dari mahārah al-kitābah atau keterampilan menulis yang mencakup tiga 

muatan dasar. yaitu: keterampilan menyalin huruf hijaiyyah secara benar, 

keterampilan meletakan tanda baca secara benar, dan keterampilan menulis indah20. 

Berdasarkan beberapa pendapat di atas, maka dapat disimpulkan bahwa imlāʾ 

adalah salah satu bagian dari keterampilan menulis huruf hijaiyyah dan tanda bacanya 

secara benar untuk menghindari terjadinya kesalahan makna. 

2. Macam-macam Imlāʾ 

Secara garis besar, ada empat macam dan teknik yang harus diperhatikan 

dalam pembelajaran imlāʾ yaitu: imlāʾ menyalin ( قُوْلُ الِْ  مْلَاءُ الْمَنْسُوْخُ / الِْ مْلَاءُ الْمَن ْ ); imlāʾ 

mengamati   ْمْلَاءُ الْمَنْظوُْرُ(ال ); imlāʾ menyimak ( مْلَاءُ الِْ  سْتِمَاعِي  الِْ ); dan imlāʾ tes   ْمْلَاءُ ال ) 
خْتِبَاريُِ الِْ  ). 

Aiman Āmīn ʿAbd al-Ganī membagi macam-macam imlāʾ menjadi 3 yaitu:21 

  :ءِ لاَ مْ الِ  اعُ وَ ن ْ أَ 

قُوْلُ  ءُ لاَ مْ . الِ أ   الْمَن ْ

 اهَ مِ هْ وف َ  ،اهَ تِ اءَ رَ د قِ عْ ب َ  ة  اقَ طَ بِ  وْ أَ  ة  رَ وْ ب   سَ  وْ أَ  اب  تَ كِ   نْ مِ  ةَ بَ اسِ نَ المُ  ءِ لاَ مْ الِ  ةَ عَ طْ قِ  ذُ يْ مِ لاَ التَّ  لَ قُ ن ْ ي َ  نْ أَ  هِ بِ  دُ صَ قْ ي ُ 
 مُ ئِ لاَ يُ  ءِ لاَ مْ الِ  نَ مِ  عُ وْ ا الن َّ ذَ هَ وَ  ،هِ رِ تَ ف ْ دَ  وْ أَ  هِ تِ اقَ طَ ى بِ لَ ا إِ ي  وِ فَ شَ  اء  جَ ا هِ هَ اتِ مَ لِ كَ   دَ عْ ى ب َ جَ هْ ت ُ  وَ  ،اي  اعِ ا وَ م  هْ ف َ 
 ا.يَ ن ْ الد   اتِ يَ وِ تَ سْ المُ 

Artinya: 

a. Imlāʾ Menyalin 

Maksud dari imlāʾ menyalin adalah seorang siswa memindahkan beberapa 

potongan tulisan yang sesuai, baik dari buku, papan tulis, atau kartu setelah 

                                                             
20Ma’rifatul Munjiah, Imlāʾ Teori dan Terapan (Malang: UIN-Malang Press, 2009), h. 21. 

21Aiman Āmīn ʿAbd al-Ganī, Al- Kāfī Fī Qawā῾id al- Imlā wa al- Kitābah (Kairoh: Dar al-
Tawfiqiyyah Li al-Turaś, 2012), h. 21-23. 
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membacanya, kemudian memahaminya dengan pemahaman yang mendalam. 

Kemudian siswa mengeja tulisan tersebut dengan ejaan secara lisan ke dalam 

kartu atau buku tulisnya. Adapun jenis imlāʾ menyalin merupakan jenis imlāʾ 
yang paling dasar.22 

 رُ وْ ظُ نْ المَ  ءُ لاَ مْ . الِ ب

 دَ نْ عِ  نَ يْ اسِ رَ الد ِ  نِ يُ عْ أَ  نْ ي عَ ئِ لَا مْ الِ  ص ِ النَّ  بِ جَ حِ  بِ وْ جُ وُ  بِ لَّ إِ  ، لِ وْ قُ ن ْ المَ  ءِ لاَ مْ الِ  نِ عَ  عُ وْ ا الن َّ ذَ هَ  فُ لِ تَ خْ يَ  لَ 
 .نَ يْ سِ ارِ الدَّ  امَ مَ أَ  ةِ بَ عْ الصَّ  اظِ فَ لْ ى الأَ لَ عَ  اءِ قَ ب ْ ي الِ فِ  سَ أْ بَ  لَ  نْ كِ لَ  ،هِ ئِ لاَ مْ إِ 

Artinya: 

b. Imlāʾ Mengamati 

Imlāʾ mengamati tidak jauh berbeda dengan imlāʾ menyalin. Adapun yang 

membedakan antara imlāʾ mengamati dan imlāʾ menyalin yaitu teks ejaannya 

harus disembunyikan dari siswa ketika mendiktekannya. Akan tetapi 

diberlakukan terhadap  kata-kata yang sulit untuk didiktekan di depan siswa.23 

 ي  ارِ بَ تِ خْ الِ  ءُ لاَ مْ . الِ ت

 فُ دُ هْ ا ي َ مَ كَ ،ءِ لاَ مْ الِ  سِ وْ رُ دُ  نْ ا مِ هَ وْ قُ قَّ ي حَ تِ الَّ  ةِ ادَ فَ ى الِ دَ مَ وَ  ،ذِ يْ مِ لاَ ى التَّ وَ ت َ سْ ى مُ لَ عَ  فِ وْ ق ُ ى الوُ لَ إِ  فُ دُ هْ ي َ 
 ،مْ هُ لَ  مُ ل ِ عَ ا المُ هَ ي ْ رِ جْ ي يُ تِ الَّ  ةِ يَّ ئِ لَا مْ الِ  اتِ ارَ بَ تِ خْ الِ  لِ لاَ خِ  نْ مِ  مْ هِ تِ ادَ فَ تِ سْ ى اِ دَ مَ  ةِ فَ رِ عْ مَ وَ  ،مْ هِ اتِ رَ دْ قُ  اسِ يَ ى قِ لَ إِ 
 .اتِ يَ وَ ت َ سْ المُ  ل ِ ي كُ فِ  نَ يْ سِ ارِ الدَّ  عَ مَ  ءِ لاَ مْ الِ  نَ مِ  عَ وْ ا الن َّ ذَ م هَ ل ِ عَ المُ  عُ بِ تَّ ي َ وَ 

Artinyaʾ: 

c. Imlāʾ Tes 

Imlāʾ tes bertujuan untuk mengetahui level atau tingkatan siswa, dan sejauh 

mana manfaat yang telah siswa capai dari mempelajari imlā, dan sebagaimana 

juga bertujuan untuk mengukur kemampuan siswa, dan juga untuk mengetahui 

sejauh mana manfaat yang telah dicapai melalui tes imlāʾ yang dilakukan oleh 

guru kepada siswa. Adapun seorang guru melakukan tes imlāʾ untuk mengikuti 

dan mengevaluasi bersama dengan siswa pada seluruh tingkatan kelas siswa.24 

 

 

                                                             
22 Diterjemahkan langsung oleh penulis 
23 Diterjemahkan langsung oleh penulis 
24 Diterjemahkan langsung oleh penulis 
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Pendapat lain membagi macam-macam imlāʾ menjadi 4 yaitu:25 

a. Imlāʾ Menyalin ( قُوْلُ / الِْ الِْ  مْلَاءُ الْمَنْسُوْخُ مْلَاءُ الْمَن ْ ) 

Imlāʾ menyalin adalah memindahkan tulisan dari media tertentu ke dalam 

buku. Imlāʾ ini juga sering disebut al- imlāʾ al- mansūẖ, karena dilakukan dengan cara 

menyalin tulisan. Bagi pemula, imlāʾ dengan cara menyalin ini dipandang sangat 

cocok. Cara pengajaran imlāʾ ini adalah guru memberikan tulisan atau teks di papan 

tulis. Kemudian, guru membaca teks tersebut, sedangkan siswa diminta untuk 

menirukannya. Kegiatan berikutnya adalah guru menerangkan makna atau maksud 

yang terkandung dalam tulisan tersebut. Setelah itu, barulah siswa menyalin ke dalam 

buku tulis. 

b. Imlāʾ Mengamati  ِْمْلَاءُ الْمَنْظوُْرُ(ال ) 
  Imlāʾ mengamati adalah melihat tulisan dalam media tertentu dengan cermat, 

setelah itu dipindahkan ke dalam buku tanpa melihat lagi tulisan tersebut. Imlāʾ 

dengan cara mengamati pada dasarnya sama dengan imlāʾ menyalin. Bedanya, pada 

imlāʾ mengamati ini benar-benar tidak dibolehkan melihat lagi tulisan yang hendak 

disalin. 

c. Imlāʾ Menyimak  ِْمْلَاءُ الِْ ال) سْتِمَاعِي  ) 

 Imlāʾ menyimak adalah mendengarkan kata, kalimat, atau teks yang 

dibacakan, kemudian peserta didik menulisnya. Imlāʾ ini cenderung sulit daripada 

jenis sebelumnya. Dalam imlāʾ menyimak, siswa dituntut menulis sebuah teks atau 

kalimat tanpa melihatnya sama sekali. Imlāʾ ini  sangat mengandalkan kecermatan 

                                                             
25 Ulin Nuha, Metodologi Super Efektif Pembelajaran Bahasa Arab (Jogjakarta: DIVA Press, 

2012), h. 140-142. 
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dalam mendengarkan teks yang dibacakan oleh guru. Oleh karena itu, imlāʾ jenis ini 

cocok diberikan kepada para peserta didik yang sudah ahli. Cara mengajarkan imlāʾ 

jenis ini adalah guru membacakan sebuah teks atau sebuah kalimat. Setelah guru 

membacakan teks tersebut, siswa mendiskusikan arti dan maksud dari teks tersebut. 

Tidak sampai disitu, para siswa juga mendiskusikan kata-kata yang dianggap sulit. 

Setelah hal tersebut selesai dilakukan oleh siswa, baru mereka menulis sesuatu yang 

telah dibacakan oleh guru mereka. 

d. Imlāʾ Tes  ِْخْتِبَاريُِ(مْلَاءُ الِْ ال )  

 Imlāʾ tes bertujuan mengukur kemampuan dan kemajuan siswa dalam imlāʾ 

yang telah dipelajari pada pertemuan-pertemuan sebelumnya. Pada tahap ini, yang 

menjadi tolok ukur kemampuan para peserta didik adalah unsur-unsur kemampuan 

dasar seperti yang telah dijelaskan sebelumnya. Sesuai dengan tujuan dari imlāʾ tes, 

siswa sudah tidak diajari dan diarahkan oleh guru mereka. Akan tetapi, lebih baik guru 

memberikan kesempatan bagi peserta didiknya untuk melakukan latihan-latihan. 

Berdasarkan beberapa pendapat di atas, maka dapat disimpulkan bahwa jenis-

jenis imlāʾ terdiri atas 4 jenis diantaranya imlāʾ menyalin ( قُوْلُ / الِْ الِْ  مْلَاءُ مْلَاءُ الْمَن ْ
 yang merupakan pelajaran imlāʾ yang paling dasar di mana peserta didik (الْمَنْسُوْخُ 

menyalin tulisan Arab melalui media baik berupa kartu atau papan tulis, imlāʾ 

mengamati  ِْمْلَاءُ الْمَنْظوُْرُ(ال ) di mana peserta didik mengamati terlebih dahulu kalimat 

atau bacaan Arab kemudian didiktekan tanpa melihat kembali kalimat atau bacaan 

Arab yang telah diamati, imlāʾ menyimak  ِْمْلَاءُ الِْ ال) سْتِمَاعِي  ) di mana guru 

mendiktekan langsung kalimat atau bacaan Arab tanpa melihat terlebih dahulu bacaan 

tersebut kemudian peserta didik menyalin kalimat atau bacaan yang dibacakan oleh 
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guru, dan imlāʾ tes  ِْخْتِبَاريُِ(مْلَاءُ الِْ ال ) merupakan jenis imlāʾ yang digunakan untuk 

tingkat lanjut  

3. Kaidah-kaidah Imlāʾ 

a. Huruf Hijaiyyah  

 Huruf hijaiyyah adalah kumpulan huruf-huruf Arab yang berjumlah 29 huruf. 

Huruf-huruf inilah yang terpakai dalam al-Qur’an dan dikenal pada masa sekarang. 

Kedua puluh sembilan huruf tersebut ialah:26  ا ب ت ث ج ح خ د ذ ر ز س ش ص ض
 .dengan keterangan pada tabel di bawah ini ,ط ظ ع غ ف ق ك ل م ن و ه ء ي

Tabel 1. Huruf Hijaiyah dan Keterangannya 

NO Huruf Arab Huruf Latin Nama Huruf 

 Tidak dilambangkan Alif ا 1

 B Ba ب 2

 T Ta ت 3

 Ś Śa ث 4

 J Jim ج 5

 ḥ ḥa ح 6

 Kh Kha خ 7

 D Dal د 8

 ẑ ẑal ذ 9

 R Ra ر 10

 Z Zai ز 11

                                                             
26Acep Lim Abdurohim, Pedoman Ilmu Tajwid Lengkap (Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 

2016), h. 17. 
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 S Sin س 12

 Sy Syin ش 13

 ṣ ṣad ص 14

 ḍ ḍad ض 15

 ṭ ṭa ط 16

 ẓ ẓa ظ 17

 ʿ ‘ain ع 18

 G Gain غ 19

 ’F fa ف 20

 Q Qaf ق 21

 K Kaf ك 22

 L Lam ل 23

 M Mim م 24

 N Nun ن 25

 W Wau و 26

 H Ha ه 27

 ʾ Hamzah ء 28

 Y Ya ي 29

 

b. Huruf yang Boleh dan Tidak Boleh Disambung 

 Kajian imlāʾ tidak pernah lepas dari unsur huruf. Huruf dalam kajian imlāʾ 

tentunya huruf bahasa Arab atau yang sering kita sebut dengan huruf hijaiyyah, yang 

terbagi menjadi dua yaitu huruf yang boleh disambung dan tidak boleh disambung. 

Huruf yang boleh disambung ada 22 selain alif, dāl, z\āl, rā, zāi, dan wawu. Dua puluh 
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dua huruf ini boleh disambung dengan huruf-huruf sesudah dan sebelumnya. Misalnya, 

jika kita mau menulis kata ش م س  karena syīn dan mīm bisa disambung maka harus 

disambung. Begitu pula mīm dan sīn, karena termasuk 22 huruf yang dapat disambung 

maka juga harus disambung menjadi  َسُ مْ ش  (syamsu). 

 Adapun yang dimaksud dengan tidak boleh disambung adalah tidak boleh 

disambung dengan huruf berikutnya atau sesudahnya. Namun tetap bisa bersambung 

dengan huruf sebelumnya. Huruf yang tidak boleh disambung ada 6, yaitu: alif, dāl, 

zāl, rā, zāi dan wāu. Enam huruf ini bila bertemu dengan hruf-huruf sesudahnya harus 

dipisah. Misalnya, ketika menulis kata ي د و ر , karena yā termasuk huruf yang boleh 

disambung dengan huruf berikutnya maka yā harus disambung dengan dāl. Tetapi, 

dāl tidak boleh disambung dengan wāu, sebab keduanya termasuk huruf yang tidak 

boleh disambung. Begitu pula wāu dan rā, keduanya tidak boleh disambung. Sehingga 

tulisan kalimat tersebut yang benar setelah disambung adalah  َرُ وْ دُ ي  (yadūru). 

 Hal yang perlu dipahami juga adalah untuk memisahkan dua kata dalam 

bahasa Arab harus dipisahkan huruf terakhir kata pertama dengan huruf awal kata 

setelahnya. Misalnya ketika menulis kata  (yafʿalu muhammadun)  د  مَّ حَ مُ  لُ عَ فْ ي َ 

walaupun huruf terakhir kata pertama bisa disambung, akan tetapi hal itu tidak boleh 

dilakukan untuk memisahkan dengan kata selanjutnya kecuali dalam beberapa hal, 

kata pertama dengan setelahnya harus disambung seperti beberapa huruf jar harus 

bersambung dengan huruf awal kata setelahnya. Misalnya:   لِمُحَمَّد (li muhammadin), 

dan ketika kata yang kedua adalah ḍomīrun muttaṣil, maka kata pertama dengan kata 

kedua harus bersambung. Misalnya  ْدِينِْهِم (dīnihim). 
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 Tabel bentuk huruf-huruf Hijaiyyah yang ketika berdiri sendiri dan ketika 

disambung:27 

Tabel 2. Bentuk Huruf-huruf Hijaiyyah yang Ketika Berdiri Sendiri dan Ketika 

Disambung 

NO Sebelum disambung Ketika disambung 

   ا ا 1
  ب  /  ب  /  ب ب 2
 ت  /  ت  /  ت ت 3
 ث  /  ث  /  ث ث 4
 ج  /  ج  /  ج ج 5
 ح  /  ح  /  ح ح 6
 خ  /  خ  /  خ خ 7
 د /  د /  د د 8
 ذ /  ذ /  ذ ذ 9
 ر /  ر /  ر ر 11
 ز /  ز/  ز ز 11
 س  /  س  /  س س 12
ش  /  ش  /  ش  ش 13  
/  ص  /  صص   ص 14  
 ض  /  ض  /  ض ض 15
 ط  /  ط  /  ط ط 16
 ظ  /  ظ  /  ظ ظ 17
 ع  /  ع  /  ع ع 18

                                                             
27Ma’rifatul Munjiah, Imla’ Teori dan Terapan, h. 41. 
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 غ  /  غ  /  غ غ 19
 ف  /  ف  /  ف ف 21
 ق  /  ق  /  ق ق 21
 ك  /  ك  /  ك ك 22
 ل  /  ل  /  ل ل 23
 م  /  م  /  م م 24
 ن  /  ن  /  ن ن 25
 و /  و /  و و 26
   /  ه  /  هه ه 27
 ي  /  ي  /  ي ي 28

 

c. Harakat 

 Tulisan Arab tersusun dari huruf dan harakat. Unsur harakat menjadi tanda 

untuk mempermudah dalam membaca tulisan Arab khususnya bagi para pembelajar 

tingkat pemula. Adapun klasifikasi harakat terbagi menjadi tiga, yaitu: harakat 

pendek, harakat panjang, dan tasydid. 

 Harakat pendek dibagi menjadi tiga, yaitu:28 

1) Fatḥah: berupa huruf alif pendek yang ditulis miring dan diletakkan di atas huruf 

dan bersuara “a”. 

2) Kasrah: berupa huruf alif yang ditulis miring dan diletakkan di bawah huruf dan 

bersuara “i”. 

3) Ḍammah: berupa huruf wāu kecil yang diletakkan di atas huruf dan bersuara “u”.  

                                                             
28Ma’rifatul Munjiah, Imla’ Teori dan Terapan, h. 25. 
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 Bila tidak berharakat dilambangkan dengan sukun )  _ْ (, yaitu tanda bulatan 

kecil yang diletakkan di atas huruf dan bersuara sesuai huruf yang menyandangnya. 

Sedangkan harakat panjang ada 3, yaitu:29 

1) Alif: harakat panjang untuk vocal “a” menjadi “ā”, ditulis setelah huruf yang 

dikehendaki panjang bacaannya. Seperti bila ingin memanjangkan bacaan ب  maka 

menambahkan alif setelah ba, menjadi با  (bā). 

2) Ya’: harakat panjang untuk vocal “i” menjadi “ī”, ditulis setelah huruf yang 

dikehendaki panjang bacaannya. 

3) Wawu: harakat panjang untuk vocal “u” menjadi “ū”, ditulis setelah huruf yang 

dikehendaki panjang bacaannya. 

 Alif, yā, dan wāu menjadi harakat panjang dengan ketentuan jatuh setelah 

harakat yang sesuai. Alif jatuh setelah fatḥah, yā jatuh setelah harakat kasrah, dan 

wāu jatuh setelah ḍammah.  

 Salah satu jenis harakat adalah tasydīd. Harakat yang dilambangkan dengan 

kepala sin ( ّـ  ) dan diletakkan di atas huruf yang menyandang harakat ini. Tasydīd 

berfungsi menunjukkan dua huruf yang sama, yang pertama sukun dan yang kedua 

berharakat, baik dengan fatḥah, kasrah, atau ḍammah. Meskipun pada dasarnya 

tasydīd adalah dua huruf yang sama namun dalam penulisannya hanya satu huruf 

dengan lambang kepala huruf sin di atasnya. Misalnya:  َدَّ م  (madda) yang asalnya  َدَ دَ م  

(madada). Apabila dua huruf yang sama itu yang pertama sukun dan yang kedua 

berharakat, maka dalam praktiknya yang ditulis hanya salah satu dari dua huruf yang 

sama dangan menambahkan tasydīd di atasnya. Tetapi, bila huruf yang pertama 

                                                             
29Ma’rifatul Munjiah, Imla’ Teori dan Terapan, h. 46. 
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berharakat dan yang kedua sukun maka dua huruf yang sama tersebut harus tetap 

ditulis dan tidak dibuang. 

 Tanwīn adalah suara nūn sukūn. Tanwīn hanya berada dalam kalimat isim. 

Isim yang ditanwīn harus sunyi dari alif lām (ال), dan sebaliknya, bila sudah ada alif 

lām (ال) maka tidak boleh ditanwīn. Tanwīn menurut bahasa adalah at-tahwīt, artinya 

suara seperti kicauan burung. Sedangkan menurut istilah adalah nūn bersukun yang 

terdapat pada akhir isim yang tampak dalam bentuk suara dan ketika waṣal, tidak 

dalam penulisan dan pada saat waqaf. Tanwīn merupakan tanda harakat rangkap dari 

fatḥah )    (, kasrah )   ّ( , ḍammah )    (.30 

Menurut Aiman Āmīn ʿAbd al-Ganī, tanwīn adalah:31 

 ،نَّهُ يُ نْطَقُ وَلَ يُكْتَبُ لِأَ  ،ةِ ابَ تَ الكِ  ةَ الَ ه حَ وتفارق ،طْقِ سَاكِنَة  زَائِدَة  تَ تَّصِلُ بِآخِرِ الِسْمِ حَالَةَ الن   هُوَ نُ وْن   الت َّنْوِيْنُ 
تَ يْنِ أَوْ    كَسْرَتَ يْنِ.و نشُِي ْرُ إِلَيْهِ بِأَنَّهُ عِبَارَة  عَنْ فَ تْحَتَ يْنِ أَوْ ضَمَّ

Artinya: 

Tanwīn adalah nūn sukūn tambahan yg bersambung pada akhir isim dalam 

pelafalan, dan berbeda dalam keadaan penulisan, Karena dilafalkan bukan 

dituliskan, dan kembalikan kepadanya karena dia adalah fatḥatain )    (, 
ḍammatain )    (,dan kasratain )   ّ(.32  

 :الت َّنْوِيْنِ  نَ وَاعُ أَ 

 عِ فْ الرَّ  نُ يْ وِ نْ ت َ  .أ
تَ يْنِ مُتَجَاوِرَتَ يْنِ  نِ عَ  ة  ارَ بَ عِ  عِ فْ الرَّ  نُ يْ وِ نْ ت َ   –بَ يْت   –صَدِيْق   –رَجَل   –قَ لَم   –ب  : كاتِ لُ ثْ مِ  ،)    (ا: ذَ كَ هَ  ،ضَمَّ

 مَسْجِد . –م عَلِ م   –خَالِد  
Artinya: 

                                                             
30Acep Lim Abdurohim, Pedoman Ilmu Tajwid Lengkap, h. 72. 

31Aiman Āmīn ʿAbd Al-Ganī, Al- Kāfī Fī Qawā῾id al- Imlā wa al- Kitābah, h. 45. 
32Diterjemahkan langsung oleh penulis 
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Macam-macam Tanwīn:  

1) Tanwīn rafaʿ adalah ḍammatain mutajawwiratain, seperti: ( )   .  

Contoh: 33  كاتِب  – قَ لَم  – رَجَل  – صَدِيْق  – بَ يْت  – خَالِد  – م عَلِ م  – مَسْجِد 

 

 رِ الجَّ  نُ يْ وِ نْ ت َ  .ب
 –بَ يْت   –صَدِيْق   –رَجُل   –قَ لَم   –: كاتِب  لُ ثْ مِ  )    (,ا: ذَ كَ هَ  ،كَسْرَتَ يْنِ مُتَجَاوِرَتَ يْنِ   نْ عَ  ة  ارَ بَ عِ  رِ الجَ  نُ يْ وِ نْ ت َ 

 مَسْجِد . –م عَلِ م   –خَالِد  
Artinya: 

2) Tanwīn jar adalah kasratain mutajawwiratain, seperti: (ّ)   . 

Contoh: 34  كاتِب  – قَ لَم  – رَجُل  – صَدِيْق  – بَ يْت  – خَالِد  – م عَلِ م  – مَسْجِد 

 بِ صْ النَّ  نُ يْ وِ نْ ت َ  .ت
 –صَدِيْقا   –رَجُلا   –قَ لَما   –اتبِ ا: كلُ ثْ مِ  )    (,ا: ذَ كَ هَ  ،فَ تْحَتَ يْنِ مُتَجَاوِرَتَ يْنِ  نْ عَ  ة  ارَ بَ عِ  بِ صْ النَّ  نُ يْ وِ نْ ت َ 
 .طُلاَّب ا–مَسْجِدا   –م عَلِ ما   –خَالِدا   –بَ يْتا  

Artinya: 

3) Tanwīn naṣab adalah fatḥatain mutajawwiratain, seperti:  (    ) . 

Contoh: 35.كاتبِ ا– قَ لَما  – رَجُلا  – صَدِيْقا  – بَ يْتا  – خَالِدا  – م عَلِ ما  – مَسْجِدا  –طُلاَّب ا 

Adapun pendapat lain mengenai macam-macam tanwīn adalah sebagai 

berikut:36 

1) Tanwīn fatḥah 

 Tanwīn fatḥah disebut juga fatḥatain atau dua fatḥah. Tanwīn fatḥah ditulis 

di atas huruf terakhir dengan menambahkan alif di belakangnya. Contoh: 

 Tanwīn fatḥah ditulis di atas huruf terakhir tanpa menambahkan alif .(kitāban)كِتَاب ا

                                                             
33Diterjemahkan langsung oleh penulis 
34Diterjemahkan langsung oleh penulis 
35Diterjemahkan langsung oleh penulis 
36Ma’rifatul Munjiah, Imla’ Teori dan Terapan, h. 47-48. 
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bila berada dalam kalimat isim yang diakhiri dengan (1) ta’ marbutah, contoh:  َة  لَ ي ْ مِ ج  

(jamīlatan), (2) alif mamdudah )ا(, contoh:  َصا  ع  (ʿaṣōn) dan alif maqṣūrah (ى), contoh: 

ىفَ شْ تَ سْ مُ   (mustasyfā(. Hamzah yang jatuh setelah alif atau yang berada di atas alif, 

contoh:  َاء  م  (māʾan). 

2) Tanwīn ḍammah 

 Tanwīn ḍammah  atau dua dammah disebut juga ḍammatain. Tanwīn 

ḍammah ditulis di atas huruf terakhir, baik huruf terakhir itu berupa hamzah, ta’ 

marbuṭah atau lainnya. Penulisan tanwīn ḍammah tidak disertai penambahan huruf 

apapun. 

3) Tanwīn kasrah 

 Tanwīn kasrah atau dua kasrah disebut pula kasratain. Tanwīn kasrah ditulis 

di atas huruf terakhir tanpa menambahkan huruf apapun di belakangnya. Isim yang 

diakhiri dengan huruf yā asli bukan yā dan alif lām dihilangkan dan tanwīn kasrah 

diletakkan di bawah huruf terakhir.  

Berdasarkan beberapa pendapat di atas, maka dapat disimpulkan bahwa 

harakat terdiri atas harakat pendek dan harakat panjang, harakat pendek terdiri atas  

harakat fatḥah, ḍammah, dan kasrah. Selain itu jenis harakat lain adalah tasydīd yang 

dilambangkan dengan kepala sin di atas huruf yang berharakat tasydīd. Adapula jenis 

harakat tanwīn yaitu suara nūn sukūn yang terdiri atas tanwīn fatḥah, tanwīn ḍammah, 

dan tanwīn kasrah.   
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d. Alif Lām Syamsiyyah dan Alif Lām Qamariyyah 

 Alif lām syamsiyyah dan alif lām qamariyyah adalah bagian dari lam ta’rīf. 

Lam ta’rīf adalah lām yang masuk pada isim (kata benda) dan didahului oleh hamzah 

waṣal.37  

Menurut Aiman Āmīn ʿAbd al-Ganī, Alif Lām Syamsiyyah dan Alif Lām 

Qamariyyah adalah:38 

 ةِ يَّ رِ مَ قَ الْ  مِ لاَّ الْ  .أ
 حجك و خف عقيمه{.}أبغ  نْ مِ  فُ رْ { حَ لْ ا} دَ عْ ب َ  اءَ ا جَ ذَ إِ  كَ لِ ذَ  وَ 
 ه{./م/ي/ق/ع/ف/خ/و/ك/ج/ح/غ/ب/+ }أالْ 
 و :حْ نَ 
 الْ+أ = الْأَ..... الَأسَد. 

 الْ+ب = الْبَ..... البَ قَرَة.
 الْ+غ = الْغ..... الغَزَال.

Artinya: 

1) Alif Lām Qamariyyah ( ْقَمَريَِّة ال)  

Alif lām qamariyyah terjadi apabila alif lām bertemu dengan salah satu 

huruf qamariyyah,yaitu: ه/م/ي/ق/ع/ف/خ/و/ك/ج/ح/غ/ب/أ 

Contoh:39 .الْ+أ = الْأَ..... الَأسَد 

 الْ+ب = الْبَ..... البَ قَرَة.
.الْ+غ = الْغ..... الغَزَال  

                                                             
37Acep Lim Abdurohim, Pedoman Ilmu Tajwid Lengkap, h. 109. 

38Aiman āmīn ʿAbd Al-Ganī, Al- Kāfī Fī Qawā῾id al- Imlā wa al- Kitābah, h. 24-25. 
39Diterjemahkan langsung oleh penulis 
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 ةِ يَّ سِ مْ الشَ  مِ لاَّ الْ  .ب
 وَ  سِ مْ الشَّ  ةُ مَ لِ كَ   لُ ثْ مِ  ، ظُ فَ لْ  ت ُ لَ وَ  بُ تُ كْ تَ  يَ هِ وَ  ، ة  دَّ ا شَ هَ دَ عْ ب َ  نُ وْ كُ يَ وَ  ، ةِ يَّ فِ يْ رِ عْ { الت َ لْ ام }لَ  يَ هِ 

ارِ   ،ماللاَّ  ظُ فَ لْ ت ُ  لَ  ي   سِ مْ شَ  ف  رْ حَ بِ  ء  وْ دُ بْ مَ  م  سْ ى اِ لَ عَ  فُ يْ رِ عْ الت َّ  الْ  تْ لَ خَ ا دَ ذَ : إِ لُ وْ قُ ا ن َ نَ هُ  نْ مِ وَ  ،....الدَّ
 ا.هَ ي ْ لِ يَ  يْ ذِ الَّ  فِ رْ الحَ  دِ يْ دِ شْ تَ ا بِ هَ قِ طْ نُ  نْ وَّضُ عَ عَ ي ُ وَ 
 :ةِ يَ الِ التَّ  اتِ مَ لِ الكَ  لِ ائِ وَ ي أَ فِ  ة  عَ وْ مُ جْ ة مَ يَّ سِ مْ الشَّ  فُ وْ رُ الحُ وَ 

 ل{./ش/ز/ظ/س/د/ن/ذ/ض/ت/ر/ص/ث/}ط
 و : حْ نَ 
..... التِ مْسَاح.الْ   +ت = الت 
..... الث  عْبَان.الْ   +ث = الث 
 +د = الد ..... الدَّجَاجَة.الْ 

Artinya: 

2) Alif Lām Syamsiyyah ( ْةيَّ سِ مْ شَ  ال)  

Alif lām syamsiyyah adalah lām { ْال }taʿrīfiyyah, yang mana huruf setelahnya 

berhrakat tasydīd, dan alif lāmnya ditulis tetapi tidak diucapkan, seperti: asy-
syamsu dan ad-dāru. Maka, ketika alif lām syamsiyyah masuk pada isim, alif 
lāmnya tidak diucapkan, dan huruf setelahnya berharakat tasydīd. Adapun 

yang termasuk huruf alif lām syamsiyyah yaitu:  

  .ل/ش/ز/ظ/س/د/ن/ذ/ض/ت/ر/ص/ث/ط
Contoh:40 .التِ مْسَاح .....    الْ +ت = الت 

..... الث  عْبَان.الْ  +ث = الث   
.+د = الد ..... الدَّجَاجَةالْ   

Pendapat lain yang menjelaskan tentang alif lām syamsiyyah dan alif lām 

qamariyyah yaitu: 

1) Alif Lām Qamariyyah ( ْةيَّ رِ مَ قَ  ال)  

                                                             
40Diterjemahkan langsung oleh penulis 
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 Qamariyyah diambil dari kata qamar ( رُ مَ قَ  ), yang artinya bulan. Karenanya, 

alif lām qamariyyah  harus dibaca dengan jelas dan terang, laksana memandang bulan. 

Dalam penulisannya, hukum alif lām qamariyyah memakai tanda sukūn pada huruf 

lām sebagai tanda bahwa huruf tersebut harus dibaca jelas dan terang. Alif lām 

qamariyyah terjadi apabila alif lām bertemu dengan salah satu huruf qamariyyah. 

Adapun huruf qamariyyah berjumlah empat belas, yaitu:41 

 ء ب غ ح ج ك و خ ف ع ق ي م ه 
2) Alif Lām Syamsiyyah ( ْةيَّ سِ مْ شَّ  ال)  

 Syamsiyyah diambil dari kata syamsun ( س  مْ شَ  ), yang artinya matahari. 

Karenanya, alif lām syamsiyyah harus dibaca dengan samar, laksana memandang 

matahari. Dalam penulisannya, hukum alif lām syamsiyyah menggunakan tanda 

tasydīd pada huruf syamsiyyah yang berada di depan alif lām. Hal ini sebagai tanda 

bahwa bunyi alif lām hilang karena di-idgam-kan kepada huruf tersebut. Alif lām 

syamsiyyahh terjadi apabila alif lām bertemu dengan salah satu huruf syamsiyyah. 

Adapun huruf syamsiyyah berjumlah empat belas, yaitu:42 

 ط ث ص ر ت ض ذ ن د س ظ ز ش ل
Berdasarkan beberapa pendapat di atas, maka dapat disimpulkan bahwa alif 

lām qomariyyah adalah alif lām yang berharakat sukūn yang harus dibaca dengan jelas 

apabila bertemu dengan salah satu huruf qomariyyah. Adapun alif lām syamsiyyah 

adalah alif lām syamsiyyah yang menggunakan tanda tasydīd pada huruf syamsiah 

yang berada di depan alif lām dan dibaca samar.  

                                                             
41Acep Lim Abdurohim, Pedoman Ilmu Tajwid Lengkap, h. 109. 

42Acep Lim Abdurohim, Pedoman Ilmu Tajwid Lengkap, h. 111. 
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e. Huruf Hamzah 

 Hamzah adalah huruf hijaiyyah yang menerima vokal (harakat). Beda dengan 

huruf alif. Alif tidak menerima harakat dan selamanya menyandang sukūn. Hamzah 

terletak di awal, di tengah, atau di akhir kata. Sedangkan huruf alif  hanya berada di 

tengah atau di akhir kata. Alif  hanya mempunyai satu bentuk, yaitu bentuknya sendiri 

 Sedangkan hamzah karena tidak mempunyai bentuk sendiri ketika bersambung .(ا)

dengan huruf hijaiyyah yang lain maka terkadang ditulis dalam bentuk alif, wāu, atau 

yā.43  

Menurut Fu῾ād Ni῾mah, mengungkapkan bahwa:44 

Huruf hamzah terletak pada awal kalimah, tengah kalimah, dan akhir kalimah. 

Di bawah ini akan dijelaskan mengenai hamzah yang terletak di awal, tengah, dan 

akhir kalimah. 

1) Hamzah berada di awal kalimah 

Ada dua macam hamzah yang berada di awal kalimah: hamzah qaṭʿi dan 

hamzah waṣal. 

a) Hamzah qaṭʿi 

Hamzah qaṭʿi adalah hamzah yang selalu terbaca, baik berada di permulaan 

maupun di tengah-tengah kalām. hamzah qaṭʿi ditulis di atas atau di bawah alif. 

hamzah qaṭʿi terdapat pada: 

 Awal fiʿil māḍi rubāʿi, fiʿil amr rubāʿi dan maṣdar fiʿil rubāʿi. 

Contoh:  ْا  صَافإنْ –صِفْ نْ أَ  –صَفَ أن  

                                                             
43Ma῾rifatul Munjiah, Imla’ Teori dan Terapan, h. 59. 

44Fu῾ād Ni῾mah, Mulakhos Qowā῾id al- Lughah al- ῾Arabiyyah, terj. Abdul Majid, Panduan 
Lengkap Belajar Bahasa Arab Otodidak (Cet.1; Jakarta: Khazanah Pustaka Islam, 2015), h. 85-88. 
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 Awal harf. 

Contoh:  ْأَو–إِلى–أِنَّ  –إن  (selain alif lām " ْال"  karena hamzahnya adalah hamzah 

waṣal.  

 

 Awal isim. 

Contoh:  ُسْلُوْب  أُ  –أرَْض   –إِمَام   –أَحْمَد  (selain   ايم  ،م  اِسْ  ،اثِْ نَ تَانِ  ،اثِْ نَانِ  ،اِمْرأَةَ   ،اِمْرُؤ   ،ابِْ نَة   ،ابِْن
 .karena hamzahnya adalah hamzah waṣal الله

b) Hamzah waṣal 

 Awal māḍi, amr, dan maṣdar dari fiʿil khumāsi dan sudāsi. Selalu berharakat kasrah 

apabila berada di awal kalām. 

Contoh:  ْى{اسِ مَ }الخُ  ااد  يَ تِ اِعْ  –دْ تَ اِعْ  –ادَ تَ اِع  

اِسْتِعَان ا }سُدَاسِى{ –اِسْتَعِنْ  –اِسْتَ عَانَ    

 Fiʿil amr śulāsī. Berharakat kasrah apabila berada di awal kalam. Namun, pada fiʿil 

amr śulāsī yang huruf sebelum akhirnya dibaca ḍammah, maka hamzah waṣal ikut 

dibaca ḍammah. 

Contoh:  ْاِرْضِ.  –اِرْمِ  –اِعْمَلْ  –اِسْمَع  

اعُْفُ. –ادُْخُلْ  –اذُكُْرْ  –اشُْكُرْ   

 Harf maʿrifat "ْال" (alif lām). 

Contoh:  ِعْر  (alif lām) "الْ" .(al-khansā terkenal lewat syaʿirnya) اِشْتَ هَرَتْ الْخَنْسَاءُ بِالشِ 

di sana adalah hamzah waṣal  

 Sejumlah isim berikut ini: 

Contoh:   ايم الله ،اِسْم   ،اثِْ نَ تَانِ  ،اثِْ نَانِ  ،اِمْرأَةَ   ،امِْرُؤ   ،ابِْ نَة   ،ابِْن  

Catatan: 
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Jika hamzah waṣal didahului oleh kalimah yang huruf akhirnya berkarakat 

sukūn, maka huruf akhir tadi dibaca kasrah untuk mencegah pertemuan dua huruf 

mati. Kecuali jika kalimah tersebut berupa isim ḍomīr hum, antum, kum (  أنَْ تُمْ  –مْ ه–
 .maka huruf akhirnya harus dibaca ḍammah  مْ كُ 

Contoh:  ُلَةِ فَازَ  –أَشْرَقَتِ الشَّمْس قُلِ الْحَقَّ. –مَنِ اسْتَمْسَكَ باِلْفَضِي ْ   Lafal  ِقُلِ َ  –مَنِ  –أَشْرَقَت , 

huruf akhirnya dibaca kasrah untuk mencegah dua huruf mati bertemu. 

Contoh isim ḍomīr:  َقَ رأَْتُ كِتَابَكُمُ الْجَدِيْدَ. –أنَْ تُمُ الْفَائزُِوْنَ  –أوُْلَئِكَ هُمُ الصَّالِحُوْن  

2) Hamzah berada di tengah kalimah 

a) Hamzah yang berada di tengah kalimah ditulis di atas yā (ئ) apabila: 

 Berharakat kasrah. 

Contoh:   طاَئرَِة   –جَرَائمِ   –لَئِيْم  

 Huruf sebelumnya berharakat kasrah. 

Contoh:  َمِئَات   –تَ عْبِئَة   –بئِْس  

 Huruf sebelumnya yā mati. 

Contoh: ئُهُ  –هَنِي ْئ ا مَريِْ ئ ا –تُضِي ْ  

 Berharakat ḍammah panjang yang bisa disambung dengan huruf sebelumnya. 

Contoh:   شُئُ وْن   –مَشْئُ وْم   –مَسْئُ وْل  

b) Hamzah yang berada di tengah kalimah ditulis di atas wāu (ؤ) apabila: 

 Berharakat ḍammah sesudah fatḥah. 

Contoh:   هَؤُلَءُ  –يَ ؤُوْل  

 Berharakat ḍammah sesudah huruf mati. 

Contoh:  َذكََاؤُكَ  –سِينَاؤُكَ  –دَاؤُك  

 Berharakat fatḥah sesudah ḍammah. 

Contoh:  ُمُؤْتَمَر   –رُؤَسَاءُ  –يُ ؤَجَّل  



43 
 

 

 Berharakat sukūn sesudah ḍammah. 

Contoh:   مُؤْتَمَر   –مُؤْمِن   –بُ ؤْرَة  

c) Hamzah yang berada di tengah kalimah ditulis di atas alif (أ) apabila: 

 Berharakat fatḥah sesudah fatḥah. 

Contoh:   كَأَنَّ   –اِرْتأََى –مُفَاجَأَة  

 Berharakat fatḥah sesudah huruf ṣhahīh. 

Contoh:   ظَمْأَى –فَجْأَة   –مَسْألََة  

 Berharakat sukūn sesudah fatḥah. 

Contoh:   تأَْخِي ْر   –مَأْسَاة   –رأَْس  

d) Hamzah yang berada di tengah kalimah ditulis di atas hamzah (ء) apabila: 

 Berharakat fatḥah sesudah alif. 

Contoh:  َكَفَاءَة    –تَ فَاءَل  

 Berharakat fatḥah sesudah waū mati. 

Contoh:   سَمَوْءَل 

 Berharakat ḍammah panjang yang tidak mungkin disambung dengan huruf 

sebelumnya. 

Contoh: ابِْدَءُوْا 
3) Hamzah berada di akhir kalimah 

Hamzah yang berada di akhir ditulis: 

a) Di atas alif jika huruf sebelumnya berharakat fatḥah. 

Contoh:  ُنَ بَأ   –أَسْوَأُ  –يَ لْجَأ  

b) Di atas  yā jika huruf sebelumnya berharakat kasrah. 

Contoh:   شَاطِئ   –جِئ  مُلاَ  –ناَشِئ  

c) Di atas  wāu jika huruf sebelumnya berharakat ḍammah. 
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Contoh:   يَجْرَؤ   –اِمْرُؤ  

d) Ditulis  hamzah jika huruf sebelumnya berharakat sukūn/ mati. 

Contoh:   صَحْرَاء   –إِنْشَاء   –دَفْء   –جُزْء  

 Menurut Maʿrifatul Munji'ah hamzah dibagi menjadi dua, yaitu:45 

1) Hamzah waṣal 

 Hamzah waṣal bisa berada di awal kalimat dan di tengah kalimat. Hamzah 

wasal selalu dilambangkan dengan huruf alif yang berharakat, baik ketika di awal dan 

di tengah. 

2) Hamzah qaṭʿi 

 Kaidah penulisan hamzah qaṭʿi lebih banyak dibandingkan dengan kaidah 

penulisan hamzah waṣal. Hamzah qaṭʿi berada di awal, tengah, atau akhir kalimat dan 

kaidah penulisan hamzah qaṭʿi adalah sebagai berikut:46  

a) Hamzah qaṭʿi di awal kalimat dilambangkan dengan alif yang diberi tanda ra’su al-

ʿaiyn (ء). Bila berharakat kasrah, hamzah (ء) diletakkan di bawah alif (إ), Bila 

berharakat fatḥah atau ḍammah, hamzah diletakkan di atas alif (أ) Contoh:  ُب  حِ أ 
يبِ أَ   (uḥibbu abī). Bila hamzah didahului oleh satu huruf, bentuk penulisan hamzah 

tidak berubah sebab hamzah dianggap tetap berada di awal kata. Contoh:  
رُ بِ خْ أُ سَ  (saukhbiru). 

b) Hamzah qaṭʿi yang berada di akhir kata ditulis di atas huruf yang sejenis dengan 

harakat sebelumnya. Bila berada setelah huruf yang berharakat ḍammah ditulis di 

atas wāu (ؤ), setelah huruf yang berharakat fatḥah ditulis di atas alif (أ), dan 

                                                             
45Ma’rifatul Munjiah, Imla’ Teori dan Terapan, h. 61. 

46Ma’rifatul Munjiah, Imla’ Teori dan Terapan, h. 61-62. 
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setelah huruf yang berharakat kasrah ditulis di atas yā (ئ). Bila berada setelah 

sukūn maka hamzah ditulis dalam bentuk asli (ء) tersendiri seperti:  Jika .(jāʾa) اءَ جَ  

kalimatnya diakhiri dengan tanwīn fatḥah dan bersambung dengan alif maka 

hamzah ditulis atas nabr (lengkungan), seperti:  َئ اي ْ ش (syaiʾan). 

c) Hamzah qaṭʿi yang berada di tengah kata, dalam penulisannya mengikuti aturan 

yang sama dengan hamzah qaṭʿi yang berada di akhir kalimat, yaitu: bila berharakat 

kasrah atau berada setelah kasrah (pendek atau panjang) ditulis seperti:  
س  يْ ئِ رَ  (roʾīsun). Bila berharakat ḍammah atau berada setelah ḍammah ditulis seperti: 

ن  وْ ؤُ شَ   (syaʾūnun). Bila berharakat fatḥah atau jatuh setelah fatḥah ditulis seperti: 

ل  أَ سَ   (saʾalun(. 

 Kaidah-kaidah yang telah peneliti paparkan di atas akan dijadikan sebuah 

acuan dalam menganalisis kesalahan imlāʾ dari hasil lembar kerja siswa, khususnya 

pembelajaran imlāʾ menyimak pada siswa. Dengan dilakukannya hal tersebut, maka 

peneliti dapat mengetahui jenis-jenis kesalahan imlāʾ yang dilakukan oleh siswa. 

C. Pembelajaran Bahasa Arab 

1. Pengertian Pembelajaran Bahasa Arab 

Menurut Miarso, pembelajaran adalah usaha mengelola lingkungan dengan 

sengaja agar seseorang membentuk diri secara positif dalam kondisi tertentu47.   

Pembelajaran secara sederhana dapat diartikan sebagai sebuah usaha mempengaruhi 

emosi, intelektual, dan spiritual seseorang agar mau belajar dengan kehendaknya 

sendiri48.  

                                                             
47Miarso, Belajar dan Pembelajaran (Yogyakarta: Teras, 2012), h. 4.  

48Abuddin Nata, Perspektif Islam Tentang Strategi Pembelajaran (Jakarta: Bumi Aksara, 
1995), h. 85. 
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Melalui pembelajaran akan terjadi proses pengembangan moral keagamaan, 

aktifitas, dan kreatifitas peserta didik melalui interaksi dan pengalaman belajar. 

Pembelajaran adalah suatu upaya membelajarkan suatu upaya mengarahkan siswa49. 

Menurut Nasution, pembelajaran adalah suatu aktifitas mengorganisasi atau mengatur 

lingkungan sebaik-baiknya dan menghubungkannya dengan peserta didik sehingga 

terjadi proses belajar50. Dari beberapa pendapat yang dikemukakan di atas, maka dapat 

disimpulkan bahwa pembelajaran adalah usaha yang dilakukan oleh pendidik untuk 

membelajarkan peserta didik yang pada akhirnya terjadi perubahan perilaku. 

Sedangkan pengertian bahasa Arab dalam Al-mu’jam al-wasith disebutkan, 

bahasa adalah suara-suara yang diungkapkan oleh setiap masyarakat untuk 

menyampaikan maksud-maksud mereka51. Bahasa Arab merupakan salah satu bahasa 

asing yang sejak dahulu dipelajari oleh para generasi muslim di dunia. Di Indonesia 

pun bahasa dipelajari sejak anak usia dini, karena mayoritas masyarakat beragama 

Islam, yang mana mereka memiliki kitab Al-Qur’an yang diturunkan dengan bahasa 

Arab52.  

Bahasa Arab di Indonesia, jika kita melihat gejala penggunaannya di 

masyarakat, bisa jadi sebagai bahasa asing, bisa juga sebagai bahasa kedua. Bagi 

lingkungan dan masyarakat umumnya bahasa Arab adalah bahasa asing, karena bukan 

merupakan bahasa pergaulan sehari-hari. Ini dapat kita saksikan di sekolah-sekolah 

Islam umumnya mulai dari Taman Kanak-kanak sampai perguruan tinggi. Bahasa 

                                                             

49Thohirin, Psikologi Pembelajaran PAI (Jakarta: Grafindo Persada, 2005), h. 7. 

50S. Nasution, Asas-Asas Mengajar (Jakarta: Bumi Aksara, 1995), h. 4.  

51Ibrahim Mustafa dkk, Al-mu’jam al-wasit (Istanbul: Al-Maktaba alIslamiyah Cetakan: ke 4 
Tahun 2004), h. 831.  

52Syaiful Mustafa, Strategi Pembelajaran Bahasa Arab Inovatif (Malang: UIN MALIKI 
PRESS, 2011), h. 26.  
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Arab diposisikan sebagai bahasa asing, termasuk kedudukannya dalam kurikulum. Hal 

lain yang dapat dijadikan indikator keasingannya di sekolah-sekolah adalah bahwa 

bahasa Arab tidak digunakan sebagai bahasa pengantar pelajaran, tetapi sebagai 

materi pelajaran53.  

Jadi pembelajaran bahasa Arab adalah suatu upaya membelajarkan siswa untuk 

belajar bahasa Arab dengan guru sebagai fasilitator dengan mengorganisasikan 

berbagai unsur untuk memperoleh tujuan yang ingin dicapai yaitu menguasi ilmu 

bahasa dan kemahiran bahasa Arab, seperti memahami materi-materi bahasa Arab, 

membuat kalimat dalam bahasa Arab, dan sebagainya. Unsur- unsur yang dimaksud 

yaitu meliputi guru, siswa, metode, media dan sarana prasarana, serta lingkungan. 

2. Tujuan Pembelajaran Bahasa Arab 

Tujuan utama dari pendidikan dan pengajaran adalah meningkatkan kualitas 

ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Manusia sejak lahir diberikan kemampuan 

dasar, dan melalui jalur pendidikan diharapkan kemampuan dasar tersebut lebih 

ditingkatkan lagi. Senada dengan rumusan di atas, Kementerian Agama menjelaskan 

bahwa tujuan umum pembelajaran bahasa Arab adalah: a) untuk dapat memahami al-

Quran dan hadist sebagai sumber hukum ajaran islam, b) untuk dapat memahami 

buku-buku agama dan kebudayaan Islam yang ditulis dalam bahasa Arab, c) untuk 

dapat berbicara dan mengarang dalam bahasa Arab, d) untuk dapat digunakan sebagai 

alat pembantu keahlian lain (supplementary), e) untuk membina ahli bahasa arab, 

yakni benar-benar profesional54. 

                                                             

53Chaedar Alwasilah, Metodologi Pembelajaran Bahasa Arab (Bandung: PT Remaja 
Rosdakarya, 2011), h. 56-57.  

54Departemen Agama, Kurikulum IAIN/STAIN tahun 1999 yang disempurnakan (Jakarta: 
Ditbinperta, 1997), h. 117. 
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Mahmud Yunus dalam bukunya Metode Khusus Bahasa Arab mengatakan 

bahwa tujuan mempelajari bahasa Arab adalah supaya paham dan mengerti apa-apa 

yang dibaca dalam salat, mengerti membaca al-Qur’an agar dapat mengambil 

petunjuk dan pelajaran dari padanya, kemudian dapat mempelajari ilmu-ilmu agama 

Islam dari sumber aslinya yang berbahasa Arab, serta dapat berbicara bahasa Arab 

untuk berhubungan dan berkomunikasi langsung dengan kaum muslimin di luar 

negeri. Bahasa Arab adalah bahasa masa sekarang yang telah menjadi bahasa ilmiah55. 

Berdasarkan beberapa pendapat di atas, dapat dipahami bahwa tujuan yang 

hendak dicapai dalam mempelajari bahasa Arab baik peserta didik maupun umat Islam 

adalah: Agar peserta didik memiliki pengetahuan dan keterampilan bahasa Arab yang 

memungkinkan mereka mampu memahami al-Qur’an dan hadis Rasulullah saw. Serta 

kitab-kitab lainnya yang berbahasa Arab. 

3. Pembelajaran Menulis Bahasa Arab 

Menulis sebagai suatu kegiatan penyampaian pesan (komunikasi) dengan 

menggunakan bahasa tulis sebagai alat atau medianya. Dalam komunikasi tulis paling 

tidak terdapat empat unsur yang terlibat: penulis sebagai penyampai pesan (penulis), 

pesan atau isi tulisan, saluran atau media berupa tulisan, dan pembaca sebagai 

penerima pesan56. Hermawan mengungkakan bahwa keterampilan menulis (maharah 

al-kitabah) adalah kemampuan dalam mendeskripsikan atau mengungkapkan isi 

pikiran, mulai dari aspek yang sederhana seperti menulis kata-kata sampai pada aspek 

yang kompleks yaitu mengarang57. Berdasarkan pendapat-pendapat diatas dapat 

                                                             

55Mahmud Yunus, Metode Khusus Bahasa Arab. (Cet. I, Bandung: Hidyakarya, 1981), h. 77.  
56Suparno, Keterampilan Dasar Menulis (Jakarta: Depdiknas-UT, 2007), h. 13. 

57Acep Hermawan, Metodologi Pembelajaran Bahasa Arab (Bandung: PT remaja Rosda 
Karya, 2011), h. 151. 
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disimpulkan, bahwa keterampilan menulis adalah mengekpresikan ide, gagasan, 

pikiran atau perasaan yang dimiliki kedalam lambang-lambang kebahasaan yang 

berbentuk tulisan yang dapat dipahami orang lain. Oleh karena itu, diperlukan adanya 

pembelajaran yang baik dengan metode yang tepat dari seorang guru agar dapat 

mencapai tujuan yang diharapkan.  

Lie mengungkapkan bahwa tujuan menulis: a.) Memberi informasi kepada 

orang lain. b.) Mencerahkan jiwa. c.) Mengabadikan sejarah. d.) Sarana 

mengekspresikan diri. e.) Untuk menghibur orang lain. f.) Sarana mengungkapkan 

idealisme58. Hermawan membedakan kegiatan pembelajaran menulis Bahasa Arab 

terbagi menjadi 2 jenis: a.) imlāʾ adalah kategori menulis yang menekankan rupa/ 

postur huruf dalam membentukkata-kata dan kalimat. imlāʾ adalah menuliskan huruf 

sesuai posisinya dengan benar dalam katakata untuk menjaga terjadinya kesalahan 

mereka. b.) Kaligrafi (al-khath) atau disebut juga menulis indah adalah kategori 

menulis yang tidak hanya menekankan rupa/ postur huruf dalam membentuk kata-kata 

dan kalimat, tetapi juga menyentuh aspek-aspek estetika59. 

4. Materi Pembelajaran Bahasa Arab 

Dalam sebuah pembelajaran materi bukanlah merupakan tujuan, tetapi sebagai 

alat untuk mencapai tujuan. Karena itu penentuan materi pembelajaran harus 

didasarkan pada tujuan, baik dari segi cakupan, tingkat kesulitan, maupun 

organisasinya. Hal ini karena materi tersebut harus mampu mengantarkan peserta 

didik untuk bisa mewujudkan sosok individu sebagaimana yang digambarkan dalam 

tujuan. Pondok Pesantren Tarbiyah Takalar merupakan lembaga pendidikan dibawah 

                                                             
58Anita Lie, Cooperatif Learning (edisi revisi) (Jakarta: Grasindo, 2005), h. 111. 

59Acep Hermawan, Metodologi Pembelajaran Bahasa Arab, h. 151-163 
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naungan departemen pendidikan agama (Depag). Pelajaran Bahasa Arab termasuk 

dalam kurikulum, karena itu pelajaran bahasa Arab merupakan mata pelajaran yang 

penting untuk diajarkan di sekolah ini. Bahan ajar yang digunakan sesuai dengan 

Kurikulum Madrasah 2013, tema- tema yang diajarkan pada pelajaran bahasa Arab di 

Pondok Pesantren Tarbiyah Takalar ini seputar tentang perkenalan, peralatan 

madrasah, pekerjaan, alamat, keluarga, anggota badan, di rumah, di kebun, di 

madrasah, di laboratorium, di perpustakaan, di kantin, jam, kegiatan seharihari, 

pekerjaan, rumah, dan rekreasi. Dimana setiap tema memiliki proses pembelajaran, 

yaitu istima’, hiwar, tarkib, qiraah, dan kitabah. Tema-tema tersebut juga berpatokan 

pada Standar Kompetensi (SK), Kompetensi Dasar (KD) dan Standar Kompetensi 

Lulusan (SKL) pelajaran Bahasa Arab60. 

5. Faktor Penyebab Kesalahan Menulis 

a. Faktor Pedagogik 

Menurut Ibrahim dalam Jurnal Haniah mengungkapkan bahwa seorang 

pengajar bahasa terkadang dalam berbicara terlalu cepat atau suaranya kecil ataukah 

tidak memperhatikan perbedaan kemampuan pelajar, atau tidak terlalu 

memperhatikan pengucapan huruf dengan jelas sehingga pelajar tidak dapat 

membedakan antara huruf yang satu dengan yang lain terkhusus huruf yang 

berdekatan 27 makhrajnya ataukah kurangnya perhatian pengajar dalam hal istima’ 

(memperdengarkan) atau kelonggaran dari pihak pengajar dalam melatih menulis di 

                                                             
60Masrukin dan Devi Apriyanto Nasir, Buku Guru Bahasa Arab Pendekatan Saintifik 

Kurikulum 2013 (Cet. I; Jakarta: Kementrian Agama Republik Indonesia, 2014), h. 85. 
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samping itu kurang perhatiaan atau kelonggara sebagian pengajar jika terjadi 

kesalahan penulisan pelajar.61 

b. Faktor Penulisan Bahasa Arab 

1) Adanya ketidaksesuaian antara penulisan huruf hijaiyyah dan bunyinya yang 

merupakan bunyi harakat yang menyertainya. Pada umumnya dalam bahasa Arab 

terjadi kesesuaian antara bunyi huruf dan tulisannya dalam arti tulisan sesuai dengan 

ucapan atau sebaliknya, namun kaidah ini tidak pasti karena ada beberapa kondisi 

khusus ditambahkan huruf pada kata yang bunyinya tidak terucap atau dibunyikan 

sementara hurufnya tidak tertulis seperti penulisan alif yang menandakan bunyi 

panjang ditiadakan pada kata  َنَّ كِ ، لَ  كَ لِ ا، ذَ ذَ ه  atau hurufnya tertulis tapi tidak 

dibunyikan seperti huruf waw pada kata  َورُ مَ ع  dan alif pada akhir waw yang 

menandakan jamak misalnya  َاوْ ب ُ هَ ذ  .Hal tersebut dapat menyebabkan kebingungan 

pada pelajar.  

2) Kesamaan bentuk penulisan pada beberapa kata tetapi memiliki arti yang berbeda 

yang menyebabkan kesalahan dalam memberi harakat pada kata-kata tersebut.  

3) Keterkaitan kaidah imlāʾ dengan kaidah nahwu dan sharaf yang menyebabkan 

kesulitan dalam penulisan.  

4) Bercabangnya kaidah penulisan imlāʾ dan banyaknya perbedaan dan pengecualian 

pada kaidah tersebut. Seperti kaidah penulisan hamzah pada pertengahan kata 

penulisannya berbeda seiring dengan perbedaan harakat hamzah atau harakat yang 

mendahuluinya secara langsung. Sebagai contoh; penulisan hamzah di atas alif seperti 

نَ وْ أُ رَ قْ ي َ   dan terkadang juga ditulis tanpa huruf di bawahnya  َ نَ وْ ءُ رَ قْ ي  dan terkadang ditulis 

                                                             
61Haniah, “Analisis Kesalahan Berbahasa Arab Pada Skripsi Mahasiswa Jurusan Bahasa dan 

Sastra Arab”, Penelitian Mandiri Dosen (Makassar: Pasca Sarjana UIN Alauddin Makassar, 2018). 
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di atas huruf waw  َ نَ وْ ؤُ رَ قْ ي  dan kesemuanya ini benar sesuai dengan kaidah penulisan 

yang ditetapkan ulama bahasa Arab.62 

D. Kerangka Konseptual 

Secara umum pembelajaran bahasa Arab terdiri dari empat aspek keterampilan 

yang harus dikuasai oleh siswa. Salah satunya adalah keterampilan menulis (mahārah 

al-kitābah) dan merupakan keterampilan yang paling sulit diantara keterampilan yang 

lainnya. Salah satu pembelajaran bahasa Arab pada aspek keterampilan menulis salah 

satunya adalah imlāʾ. Ada empat macam dan teknik yang harus diperhatikan dalam 

pembelajaran imlāʾ yaitu: imlāʾ menyalin ( قُوْلُ / الِْ  مْلَاءُ الْمَن ْ مْلَاءُ الْمَنْسُوْخُ الِْ ); imlāʾ 

mengamati  ِْمْلَاءُ الْمَنْظوُْرُ(ال ); imlāʾ menyimak ( ِْاعِي  سْتِمَ مْلَاءُ الِْ ال ; dan imlāʾ tes  ُمْلَاء الِْ
خْتِبَاريُِ الِْ  ) dan dalam pembelajaran imlāʾ siswa terkadang melakukan kesalahan 

terkhusus pada imlāʾ menyimak. 

Pembelajaran imlāʾ memiliki beberapa kaidah seperti penulisan huruf 

hijaiyyah, huruf yang bisa disambung dan yang tidak boleh disambung, pemberian 

harakat pada huruf hijaiyyah, penulisan alif lām syamsiyyah dan alif lām qamariyyah, 

dan penulisan huruf hamzah. 

Dengan menggunakan langkah-langkah analisis kesalahan menurut Ellis, maka 

akan dikaji kesalahan imlāʾ yang dilakukan siswa dalam pembelajaran bahasa Arab. 

Dari hasil analisis akan diketahui bentuk-bentuk kesalahan yang dilakukan oleh siswa 

dalam imlāʾ menyimak. Oleh karena itu, penulis akan meneliti tentang analisis 

                                                             

62Haniah, “Analisis Kesalahan Berbahasa Arab Pada Skripsi Mahasiswa Jurusan Bahasa dan 
Sastra Arab”, Penelitian Mandiri Dosen (Makassar: Pasca Sarjana UIN Alauddin Makassar, 2018) 
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kesalahan imlāʾ dalam pembelajaran bahasa Arab siswa kelas X Pesantren Tarbiyah 

Takalar. 

 

Bagan 1.  Kerangka Konseptual 
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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

A. Jenis dan Lokasi Penelitian 

1. Jenis penelitian 

Jenis penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif dengan pendekatan 

kualitatif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang menggambarkan atau 

menganalisis satu hasil penelitian tetapi tidak digunakan untuk membuat kesimpulan 

yang lebih luas1. Penelitian deskriptif bertujuan untuk mendeskripsikan apa-apa yang 

saat ini berlaku. Di dalamnya terdapat upaya mendeskripsikan, mencatat, analisis, dan 

menginterpretasikan kondisi-kondisi yang sekarang ini terjadi atau ada2. 

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa penelitian deskriptif merupakan 

suatu penelitian yang menggambarkan keadaan sebenarnya dari objek yang diteliti 

berdasarkan keadaan yang sebenarnya pada saat penelitian berlangsung. Penelitian 

deskriptif digunakan dengan tujuan untuk mendeskripsikan bentuk-bentuk kesalahan 

imlāʾ dalam pembelajaran bahasa Arab pada siswa kelas X Pesantren Tarbiyah 

Takalar. 

Adapun pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif adalah deskriptif dimana data yang 

dikumpulkan lebih mengambil bentuk kata-kata atau gambar daripada angka-angka3. 

                                                             
1Sugiyono, Metode Penelitian Administrasi Dilengkapi dengan Metode R & D (Bandung: 

Alfabeta, 2011), h. 34. 

2Mardalis, Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal (Jakarta: Bumi Aksara, 2014), h. 26. 

3Emzir, Metodologi Penelitian Kualitatif Analisis Data (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010), 
h. 3. 
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Penelitian kualitatif yaitu penelitian yang bertujuan untuk memahami fenomena 

tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian, dengan cara deskriptif dalam bentuk 

kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan 

memanfaatkan berbagai metode ilmiah4.  

Dari pendapat ahli dapat diketahui bahwa pendekatan kualitatif merupakan 

suatu penelitian yang bertujuan untuk mendeskripsikan tentang kejadian yang dialami 

oleh subjek yang diteliti. Pendekatan kualitatif dalam penelitian ini digunakan 

mendeskripsikan data yang diperoleh tentang bentuk-bentuk kesalahan imlāʾ dalam 

pembelajaran bahasa Arab siswa kelas X Pesantren Tarbiyah Takalar.   

2. Lokasi Penelitian 

Lokasi atau tempat penelitian merupakan lokasi dari sebuah penelitian, dia 

merupakan tempat di mana penelitian akan dilakukan. Lokasi penelitian juga dapat 

diartikan sebagai setting atau konteks sebuah penelitian5. Lokasi penelitian ini yaitu 

Pesantren Tarbiyah Takalar yang terletak di Jalan Hj. Manila Dg. Pati, Malewang, 

Kecamatan Polongbangkeng Utara Kabupaten Takalar Provinsi Sulawesi Selatan, 

dengan pertimbangan bahwasanya pada hasil observasi di Pondok Pesantren Tarbiyah 

Takalar diperoleh informasi bahwa siswa masih kurang terampil dalam menulis, 

khususnya dalam menulis kalimat, sehingga Pesantren Tarbiyah Takalar layak untuk 

dijadikan tempat penelitian. 

                                                             
4Lexy J Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif (Edisi Revisi; Bandung: PT. Remaja Rosda 

Karya, 2007), h. 6. 

5Afrizal, Metode Penelitian Kualitatif (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014) h. 128. 
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B. Desain Penelitian 

Desain penelitian adalah seluruh proses yang diperlukan dan dijalankan oleh 

peneliti dalam merencanakan dan melaksanakan penelitian6. Menurut Nazir ada 6 jenis 

desain penelitian, diantaranya sebagai berikut: 

1. Desain Penelitian Kontrol 

Desain penelitian ini yaitu desain penelitian yang berupa percobaan maupun desain 

yang bukan percobaan dan mempunyai kontrol. 

2. Desain Penelitian Deskriptif-Analitis 

Desain penelitian deskriptif ini merupakan suatu penelitian yang berupa studi 

dalam menemukan fakta dengan interpretasi yang sesuai, sedangkan desain 

penelitian analitis adalah penelitian untuk menguji kesimpulan atau hipotesa 

kemudian mengadakan interpretasi secara mendalam tentang hubungan-hubungan. 

3. Desain Penelitian Lapangan atau bukan lapangan. Maksudnya penelitian ini 

merupakan penelitian lapangan atau bukan lapangan. 

4. Desain Penelitian dalam Hubungan dengan Waktu. Desain penelitian ini 

menggunakan interval waktu tertentu. 

5. Desain Penelitian dengan Tujuan Evaluatif atau bukan evaluative. Desain 

penelitian ini berhubungan dengan keputusan administrative terhadap aplikasi 

hasil penelitian. 

6. Desain Penelitian dengan Data Primer/ Sekunder. Dalam penelitian ini dapat 

didesain dengan menggunakan data primer maupun data sekunder. 

                                                             
6Moh. Nazir, Metode Penelitian (Bogor: Ghalia Indonesia, 2009), h. 30. 
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Adapun desain penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu desain 

penelitian deskriptif, karena dalam penelitian ini peneliti ingin menemukan suatu 

fakta dilapangan dan menginterpretasikan mengenai kesalahan-kesalahan imlā’ 

menyimak yang dilakukan oleh siswa kelas X dalam pembelajaran bahasa Arab di 

Pondok Pesantren Tarbiyah Takalar. Dan mendeskripsikan secara detail mengenai 

bentuk kesalahan dan tingkat persentase kesalahan pada kaidah-kaidah imlā’ 

diantarnya kaidah huruf hijaiyyah, kaidah huruf yang boleh disambung dan tidak boleh 

disambung, kaidah penulisan harakat, kaidah alif lām syamsiyah dan alif lām 

qamariyah, dan kaidah penulisan hamzah, kesalahan yang dilakukan dalam 

pembelajaran bahasa Arab oleh siswa kelas X Pesantren Tarbiyah Takalar.     

C. Jenis dan Sumber Data 

Data dapat diartikan sebagai hasil pencatatan peneliti baik berupa fakta 

maupun angka7. Dapat disimpulkan bahwa data merupakan hasil penelitian berupa 

fakta yang diperoleh oleh peneliti yang dapat diolah sebagai hasil akhir dari penelitian.  

Adapun data dalam penelitian ini adalah dokumentasi hasil lembar kerja siswa dari 

pembelajaran imlāʾ menyimak  ِْمْلَاءُ ال (الِْ سْتِمَاعِي  ) siswa kelas X SMA Pesantren 

Tarbiyah Takalar yang berjumlah 25 lembar. 

Pengambilan sampel data tersebut berdasarkan pendapat Suharsimi Arikunto 

bahwa “apabila peserta didiknya kurang dari 100, lebih baik diambil semua, sedangkan 

apabila jumlah peserta didiknya besar dan dapat diambil 10-15 atau 20-25%”.8 Karena 

jumlah peserta didik kelas X di SMA Pesantren Tarbiyah takalar berjumlah kurang 

                                                             
7Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik (Jakarta: PT Rineka Cipta, 

2006), h. 118. 

8Sugiyono, Metode Penelitian Administrasi Dilengkapi dengan Metode R & D, h. 34. 
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dari 100, maka seluruh siswa kelas X SMA Pesantren Tarbiyah Takalar dijadikan 

sampel.  

D. Metode Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data ialah teknik atau cara-cara yang dapat digunakan 

oleh peneliti untuk mengumpulkan data9. Teknik pengumpulan data yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan teknik dokumentasi dan teknik 

observasi partisipan. 

1. Dokumentasi 

Dokumentasi adalah penanganan informasi dari buku, laporan kegiatan, jurnal 

dan sebagainya10. Teknik dokumentasi dalam penelitian ini digunakan untuk 

mengumpulkan data dengan melakukan studi dokumen lembar hasil kerja siswa, 

dengan tujuan untuk memberikan informasi mengenai bentuk-bentuk kesalahan siswa 

pada pembelajaran imlāʾ. 

2. Teknik Observasi partisipan 

Teknik observasi merupakan perhatian yang terfokus terhadap gejala, kejadian 

atau sesuatu dengan maksud menafsirkannya, mengungkapkan faktor-faktor 

penyebabnya, dan menemukan kaidah-kaidah yang mengaturnya11. Pada penelitian ini 

digunakan observasi partisipan. Teknik ini digunakan karena peneliti melibatkan diri 

dalam kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh subjek yang diamati. Peneliti 

                                                             
9Riduwan, Metode dan Teknik Menyusun Tesis (Cet. IX; Bandung: Alfabeta, 2013), hal. 97. 

10Moh Ainin, Metode Penelitian Bahasa Arab  (Malang: Bintang Sejahtera, 2013), h. 130. 

11Emzir, Metodologi Penelitian Kualitatif Analisis Data (Jakarta.: Raja Grafindo Persada, 
2010), h. 38. 
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mengamati secara lansung dan mencatat dengan cermat pembelajaran menulis bahasa 

Arab di Pondok Pesantren Tarbiyah Takalar. 

3. Wawancara 

Definisi wawancara dari beberapa ahli yang dikutip oleh Satori & Komariah 

di antara sebagai berikut: 

a. Berg: Membatasi wawancara sebagai suatu percakapan dengan tujuan, khususnya 

tujuan untuk mengumpulkan informasi.  

b. Sudjana: Wawancara adalah proses pengumpulan data atau informasi melalui tatap 

muka antara ditanya atau penjawab.  

c. Esterberg: Wawancara merupakan suatu pertemuan dua orang untuk bertukar 

informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikontruksikan makna 

dalam suatu topik tertentu.12 

Dari berbagai pendapat para ahli di atas dapat disimpulkan bahwa metode 

wawancara adalah suatu percakapan antara penanya dan penjawab dengan tujuan 

untuk menemukan berbagai data yang diperlukan atau melengkapi berbagai data yang 

tidak bisa didapatkan dari metode observasi dan yang lainya. Dalam penelitian ini, 

peneliti menggunakan wawancara semi terstrukur pada siswa kelas X Pesantren 

Tarbiyah Takalar yang memiliki hasil lembar kerja imlāʾ untuk mengetahui faktor 

penyebab terjadinya kesalahan imlāʾ yang terdapat pada hasil lembar kerja imlāʾ 

menyimak siswa. 

E. Instrumen Penelitian 

                                                             
12Aan Komariah dan Djam’an Satori, Metodologi Penelitian Kualitatif (Bandung: Alfabeta, 

2012), h. 129. 
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Instrumen adalah alat atau fasilitas yang digunakan oleh penulis untuk 

mengumpulkan data agar pekerjaan penelitian lebih mudah berhasil13. Instrumen yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah peneliti itu sendiri seperti yang dikemukakan 

oleh para ahli bahwa dalam penelitian kualitatif, alat atau instrumen utama 

pengumpulan data adalah manusia yaitu peneliti itu sendiri atau orang lain yang 

membantu peneliti14. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan alat bantu berupa 

dokumentasi hasil lembar kerja siswa pada pembelajaran imlāʾ menyimak  ُمْلَاء الِْ
سْتِمَاعِي  الِْ  ). Hasil lembar kerja siswa ini digunakan untuk menganalisis kesalahan-

kesalahan siswa dalam imlāʾ. 

F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data  

Setelah memperoleh data yang dibutuhkan dalam penelitian ini selanjutnya 

data diolah dan dianalisis dengan teknik analisis deskriptif kualitatif. Teknik analisis 

yang digunakan yaitu teknik analisis data menurut Miles dan Huberman yang 

membagi analisis data dalam tiga tahap, yaitu15 :  

1. Reduksi data 

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

memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya dan membuang 

yang tidak perlu. Dalam hal ini peneliti hanya berfokus dan mengidentifikasi 

kesalahan imlāʾ menyimak  ِْمْلَاءُ ال (الِْ سْتِمَاعِي  ) siswa dalam pembelajaran bahasa Arab. 

2. Penyajian data 

                                                             
13Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik, h. 203. 

14Afrizal, Metode Penelitian Kualitatif,  h. 134. 

15Afrizal, Metode Penelitian Kualitatif, h. 178. 
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Setelah data direduksi, maka langkah berikutnya adalah menyajikan data. 

Penyajian data dalam penelitian kualitatif bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, 

bagan, hubungan antar kategori, flowchart. Setelah peneliti mereduksi data kemudian 

dilanjutkan dengan menguraikan atau mendeskripsikan bentuk-bentuk kesalahan 

imlāʾ menyimak  ِْمْلَاءُ ال سْتِمَاعِي (الِْ ) siswa dalam pembelajaran bahasa Arab. 

3. Penarikan kesimpulan  

Kesimpulan dalam penelitian kualitatif yang diharapkan adalah merupakan 

temuan baru, temuan dapat berupa deskripsi atau gambaran suatu objek yang 

sebelumnya masih belum jelas sehingga setelah diteliti menjadi jelas. Langkah 

terakhir dalam analisis data penelitian ini yaitu penarikan kesimpulan yang akan 

memberikan temuan baru yang kredibel (dapat dipercaya) berdasarkan fakta-fakta 

atau data yang ditemukan pada saat proses penelitian berlangsung, serta akan 

menjawab rumusan masalah dalam penelitian ini. 
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Adapun untuk menghitung persentase tingkat kesalahan siswa dari setiap 

aspek yang salah diperoleh dengan menggunakan rumus menurut Haryadi, rumus 

persentase yang digunakan sebagai berikut16: 

 Rumus persentase: 𝑃 =  
  𝐹

𝑁
 × 100% 

Keterangan: 

P : Persentase kesalahan 

F : Jumlah skor jawaban salah satu aspek 

N : Jumlah skor maksimal kesalahan jawaban siswa. 

 Hasil perhitungan persentase ini kemudian dikualifikasikan menurut kriteria 

penilaian Arikunto, untuk mengetahui persentase tingkat kesalahan semua siswa 

ditemukan kriteria sebagai berikut17: 

Tabel 3. Kriteria Penilaian 

0%   ≤   P <  20% Sangat Rendah 

20%  <  P  ≤   40% Rendah 

40%  <  P  ≤   60% Sedang 

60%  <  P  ≤   80% Tinggi 

80%  <  P  ≤  100% Sangat Tinggi 

G. Pengujian Keabsahan Data 

Pengujian keabsahan data dalam penelitian kualitatif merupakan salah satu 

bagian yang sangat penting untuk mengetahui derajat kepercayaan dari hasil penelitian 

yang telah dilakukan, dengan menggunakan teknik triangulasi dalam pengumpulan 

data, maka data yang diperoleh akan mejadi data yang valid dan bisa 

                                                             
16Moh. Haryadi, Statistik Pendidikan (Jakarta: Prestasi Pustaka Publisher, 2011), h. 43. 
17Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek, h. 267. 
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dipertanggungjawabkan. Agar hasil penelitian dapat dipertanggungjawabkan, maka 

diperlukan pengecekan data apakah data yang disajikan valid atau tidak, maka 

diperlukan validitas data atau keabsahan data18. 

Peneliti menggunakan teknik triangulasi untuk memeriksa keabsahan data/ 

validitas data dalam penelitian ini. Triangulasi diartikan sebagai teknik pengumpulan 

data yang bersifat menggabungkan data dari berbagai teknik pengumpulan data dan 

sumber data yang telah ada19. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan triangulasi 

teknik, triangulasi teknik berarti peneliti menggunakan teknik pengumpulan data yang 

berbeda-beda untuk mendapatkan data dari sumber data yang sama20. Penelliti 

menggunakan dokumentasi, observasi partisipan, dan wawancara, dan untuk sumber 

data yang sama. 

 

 

 

 

 

 

Gambar Triangulasi teknik 

                                                             
18Lexy Moleong, Metode Penelitian Kualitatif (Bandung: PT. Remaja Rosda Karya, 2008), h. 

326. 

19Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D 
(Bandung: Alfabeta, 2013), h. 330. 

20Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D, h. 
330-331. 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 Dalam bab ini diuraikan secara rinci tentang hasil-hasil penelitian dan 

pembahasannya. Hasil penelitian dan pembahasan yang dimaksud adalah bentuk-

bentuk kesalahan yang dilakukan oleh siswa dalam imlāʾ seperti pada penulisan huruf 

hijaiyah, penulisan huruf yang boleh bersambung dan tidak boleh bersambung, 

penulisan harakat, penulisan alif lam syamsiyah dan alif lam qamariyah, dan penulisan 

huruf hamzah, selanjutnya akan diuraikan juga mengenai persetase kesalahan siswa 

dalam imlāʾ dan faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya kesalahan.  

A. Bentuk-Bentuk Kesalahan Penulisan Imlāʾ Siswa Kelas X Pondok Pesantren 

Tarbiyah Takalar 

Pada bagian hasil penelitian dan pembahasan akan diuraikan mengenai 

bentuk-bentuk kesalahan yang dilakukan oleh siswa dalam imlāʾ seperti pada huruf 

hijaiyah, huruf yang boleh dan tidak boleh disambung, harakat, alif lam syamsiyah 

dan alif lam qamariyah, dan penulisan huruf hamzah. Data yang diuraikan berikut ini, 

yaitu data klasifikasi kesalahan siswa mengenai bentuk-bentuk kesalahan dalam imlāʾ. 

 Perolehan data yang objektif telah dilakukan dengan menggunakan dokumen 

hasil lembar kerja imlāʾ menyimak siswa. Dokumen tersebut dimaksudkan untuk 

memperoleh data tentang bentuk kesalahan siswa dalam imlāʾ pada huruf hijaiyah, 

huruf yang boleh dan tidak boleh disambung, harakat, alif lam syamsiyah dan alif lam 

qamariyah, dan penulisan huruf hamzah yang dianalisis dengan menggunakan metode 
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analisis kesalahan menurut Ellis dalam Tarigan dan Tarigan, yaitu pengumpulan 

sampel, pengidentifikasian kesalahan yang terdapat dalam sampel, penjelasan 

kesalahan dalam sampel, pengklasifikasian kesalahan, dan pengevaluasian atau 

penilaian taraf keseriusan kesalahan itu.  

Berdasarkan analisis yang dilakukan, bentuk-bentuk kesalahan imlā’ siswa 

dalam pembelajaran bahasa Arab terletak pada lima kaidah imlā’ diantaranya adalah 

kesalahan dalam penulisan huruf hijaiyyah, kesalahan dalam penulisan huruf yang 

boleh disambung dan tidak boleh disambung, kesalahan dalam penulisan harakat, 

kesalahan dalam penulisan alif lām syamsiyah dan alif lām qamariyah, dan kesalahan 

dalam penulisan hamzah. 

1. Kesalahan Penulisan Huruf Hijaiyyah. 

Kesalahan imlāʾ menyimak siswa berdasarkan hasil observasi penulis pada 

tanggal 7 Juni 2021 diperoleh informasi bahwa siswa belum mampu membedakan 

bunyi huruf-huruf hijaiyyah terkhusus pada bunyi huruf yang hampir sama dan huruf 

yang memiliki bentuk yang sama. Dilihat data pada dokumentasi hasil lembar kerja 

imlāʾ menyimak siswa, kendala siswa saat didiktekan suatu kalimat belum bisa 

membedakan bunyi huruf ا (Alif ) dengan ع (‘ain), huruf  ذ (ẑal) dengan ز (Zai), huruf 

 ,(Ha) ه dengan (ḥa) ح huruf ,(Zai) ز dengan (Dal) د huruf ,(Sin) س dengan (śa) ث

huruf ك (Kaf) dengan ق (Qaf), huruf س (Sin) dengan ع (‘ain), huruf س (Sin) dengan 
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 (Wau) و huruf ,(Sin) س dengan (ẑal) ذ huruf ,(ain‘) ع dengan (ḥa) ح huruf ,(ain‘) ع

dengan ا (Alif ), huruf  ز (Zai) dengan س (Sin), huruf  ا (Alif ) dengan س (Sin), huruf 

 Selain pada bunyi huruf yang sama, kesalahan siswa juga .(’fa) ف dengan (Ba) ب

terjadi pada huruf yang bahkan tidak memiliki kemiripan bunyi huruf yang sama 

seperti pada huruf د (Dal) dan huruf ر (Ra), kedua huruf tersebut tidak memiiliki 

kemiripan bunyi namun terjadi kesalahan pada huruf tersebut. Hal serupa juga terjadi 

pada huruf ا (Alif) dan huruf و (Wau), huruf tersebut tidak memiliki bunyi yang sama 

namun masih terjadi kesalahan pada huruf tersebut. 

Hal tersebut juga didukung berdasarkan hasil wawancara saat penelitian 

berlangsung. Dari hasil wawancara terdapat 22 pernyataan dari 25 hasil wawancara 

siswa yang mengatakan bahwa sulit membedakan bunyi huruf hijaiyyah yang 

memiliki bunyi yang sama ketika didiktekan. Hasil wawancara penulis dengan salah 

satu siswa terkait kesulitan yang dialami pada kaidah penulisan huruf hijaiyyah adalah 

sebagai berikut: 

 “Menurut saya kak, pada penulisan huruf hijaiyyah yang paling sulit adalah 

pada huruf-huruf yang memiliki bunyi yang hampir sama apalagi ketika huruf 

tersebut didiktekan sangat sulit untuk dibedakan. Huruf-huruf yang hampir 
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sama itu kak seperti huruf أ dan ع, huruf ذ dan ز, huruf ذ dan ز, dan huruf س, 

memiliki bunyi huruf yang sama ketika didiktekan.”1 

Dari hasil wawancara tersebut dapat penulis simpulkan bahwa hampir 

seluruh siswa belum bisa membedakan huruf-huruf hijaiyyah, khususnya pada bunyi 

huruf yang sama ketika didiktekan. Hal ini dikarenakan siswa belum menguasai 

pengucapan huruf hijaiyyah dan belum mengetahui tempat-tempat keluarnya huruf 

hijaiyyah ketika diucapkan. 

Selain bunyi huruf yang hampir sama, terdapat 2 pernyataan dari 25 hasil 

wawancara yang mengatakan bahwa selain kesalahan pada bunyi huruf yang sama 

terdapat pula kesalahan pada huruf yang bahkan tidak memiliki bunyi yang sama. 

Hasil wawancara yang dilakukan oleh penulis dengan salah satu siswa terkait 

kesulitan yang dialami pada penulisan huruf hijaiyyah adalah sebagai berikut: 

 “Kesulitan yang saya alami ketika menulis huruf hijaiyyah ketika didiktekan 

yaitu sulit membedakan antara huruf د dan huruf ر. Karena saya tidak bisa 

membedakan ukurannya ketika ditulis sehingga sering terjadi kesalahan”.2  

 

Selain itu terdapat pula 2 pernyataan dari 25 hasil wawancara yang 

mengatakan sudah faham dan sudah bisa membedakan bunyi huruf hijaiyyah yang 

hampir sama. Berikut hasil wawancara penulis dengan salah satu siswa. 

“Saya sudah bisa membedakan huruf-huruf hijaiyyah dan huruf-huruf yang 

memiliki bunyi yang hampir sama ketika didiktekan”.3  

 

                                                             
1Akhsan Kurniawan, Wawancara Tanggal 8 Juni 2021 
2Ababil Asrul, Wawancara Tanggal 8 Juni 2021 
3Fahri, Wawancara Tanggal 8 Juni 2021 
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Dari hasil wawancara tersebut di atas dapat penulis simpulkan bahwa 

walaupun beberapa siswa sudah faham mengenai kaidah penulisan huruf hijaiyyah dan 

sudah bisa membedakan bunyi yang hampir sama ketika didiktekan. Namun hampir 

semua siswa belum bisa membedakan bunyi huruf yang sama, bukan hanya tidak bisa 

membedakan bunyi huruf hijaiyyah yang memiliki bunyi huruf yang sama, huruf yang 

bahkan tidak memiliki bunyi yang sama pun siswa tidak bisa membedakannya. Hal 

ini dikarenakan siswa kurang terbiasa menulis huruf-huruf hijaiyyah sehingga tidak 

bisa membedakan antara huruf yang satu dengan huruf yang lainnya.  

Hal ini juga didukung berdasarkan hasil analisis dokumentasi hasil lembar 

kerja siswa. Bentuk pembahasan tiap kata menggunakan simbol (1a, 2a, 3a, dst.): 

ANN, ARV, DM, dst. (1b, 2b, 3b, dst.), dengan keterangan sebagai berikut: 

- (1a), (2a), (3a), (dst.)  : Penomoran kata yang ditulis siswa 

- (ANN), (ARV), (DM), (dst.) : Nama Singkatan Responden 

- (1b), (2b), (3b), (dst.)  : Penomoran kata yang benar 

 Bentuk-bentuk kesalahan penulisan pada huruf hijaiyah dalam imlāʾ siswa 

kelas X Pesantren Tarbiyah Takalar dapat dilihat pada dokumentasi hasil lembar kerja 

siswa, di antara kesalahan penulisan tersebut adalah sebagai berikut: 

 (1a) AK  ّوْناّهُّاالْفلَا   

 (1b)  ّوْناّحُّاالْفلَا  
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 (2a) ANN ّاكإاىسّ اإلا   

 (2b)  وْقإّسّ اإلاىّال  

 Pada kata (1a) dan (2a) di atas, siswa salah dalam menuliskan huruf yang 

memiliki kemiripan bunyi. Huruf pada kata (1a) tersebut tertulis huruf ه (Ha), akan 

tetapi huruf yang tepat menggunakan huruf ح (ḥa) seperti pada kata (1b). Ditinjau 

dari segi bunyinya, huruf Ha bila disebut dengan intonasi tebal atau huruf ini biasanya 

disebut dengan huruf Ha tebal. Sedangkan huruf ḥa bila disebut mengandung intonasi 

tipis atau huruf ini biasanya disebut dengan huruf ḥa tipis. Hal ini juga selaras dalam 

buku pedoman ilmu tajwid lengkap karya Acep Lim Abdurrahman, yang membedakan 

29 bunyi huruf hijaiyyah. Ketika siswa memahami hal tersebut, maka siswa dapat 

terhindar dari kesalahan seperti pada kata (1a) di atas. 

 Hal serupa pula dapat dilihat pada huruf pada kata (2a) tersebut tertulis huruf 

 seperti pada kata (qaf) ق akan tetapi huruf yang tepat menggunakan huruf ,(kaf) ك

(2b). Ditinjau dari segi bunyinya, huruf kaf bila disebut mengandung vocal “a” 

sedangkan huruf qof bila disebut mengandung vocal “o”. Jadi, ketika siswa memahami 

hal tersebut, maka siswa dapat terhindar dari kesalahan seperti pada kata (2a) di atas. 

 Kesalahan pada huruf hijaiyah dalam imlāʾ juga dapat dilihat pada contoh 

berikut: 
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 (3a) FH  ّْعاةإّداالماذ  

 (3b)  ّزْرا عاةإّالما  

 Pada kata (3a) di atas, siswa salah dalam menuliskan huruf yang tidak 

memiliki kemiripan bunyi. Siswa menuliskan huruf د (Dal) di di tengah kata (3a), 

namun huruf yang benar di tengah kata (3a) adalah huruf ر (Ra) seperti pada kata (3b) 

di atas. Kedua huruf tersebut telah dibedakan dalam buku pedoman ilmu tajwid 

lengkap karya Acep Lim Abdurrahman, dimana perbedaan antara huruf د (Dal) dan 

huruf ر (Ra) sangat mudah untuk dibedakan ketika didiktekan. Kesalahan tersebut 

sebenarnya bisa dihindari ketika siswa bisa lebih focus untuk mendengarkan huruf 

hijaiyyah yang didiktekan oleh guru dalam imlāʾ. 

 Selain itu, jenis kesalahan pada huruf hijaiyah dalam imlāʾ juga ditemukan 

seperti pada kata (4a) berikut: 

 (4a) PE  مإّياأ      

 (4b)  ّمإّوّْياـ  

 Pada kata (4a) terjadi kesalahan siswa salah dalam menuliskan huruf yang 

tidak memiliki kemiripan bunyi. Siswa menuliskan huruf ا (Alif) di tengah kata (4a), 
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namun huruf yang benar di tengah kata (3a) adalah huruf و (Wau) seperti pada kata 

(4b) di atas. Kedua huruf tersebut sangat boleh dibedakan ketika didiktekan, karena 

huruf tersebut sama sekali tidak memiliki bunyi yang sama. Kesalahan tersebut 

sebenarnya bisa dihindari ketika siswa bisa lebih focus dalam imlāʾ. 

 Kesalahan pada huruf hijaiyah dalam imlāʾ juga terjadi pada contoh kata (5a) 

berikut: 

 (5a) MAI ُوّْتاكْتُـبّـ      

 (5b)  ُّبُّتاكْت  

 Berdasarkan kata (5a) di atas, terjadi kesalahan dengan menambahkan huruf 

yang seharusnya huruf tersebut tidak ada pada kata yang benar seperti pada kata (5b). 

Pada kata (5a) terdapat huruf و (Wau) di akhir, namun kata yang tepat seharusnya 

tidak menggunakan huruf و (Wau) di akhir seperti pada kata (5b). Kesalahan tersebut 

boleh dihindari ketika siswa lebih focus dalam mendengarka kata yang didiktekan oleh 

guru. 

Dari hasil analisis data observasi, wawancara, dan dokumentasi, dapat 

disimpulkan bahwa siswa kelas X Pesantren Tarbiyah Takalar masih sering 

melakukan kesalahan pada penulisan huruf hijaiyyah, khususnya pada bunyi huruf 

yang hampir sama. Selain itu juga beberapa siswa melakukan kesalahan pada huruf 
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yang bahkan tidak memiliki bunyi yang sama namun memiliki bentuk yang hampir 

sama karena siswa belum bisa membedakan bentuk-bentuk huruf hijaiyyah. Hal ini 

juga sesuai dengan jurnal penelitian yang dilakukan oleh Muh Hafidz yang 

mengatakan bahwa salah satu daerah kesalahan imlā’ yang dilakukan oleh pembelajar 

yaitu kesulitan dalam penulisan huruf hijaiyyah dan sulit membedakan huruf yang 

hampir sama baik dari segi bentuk dan bunyinya dengan persentase kesalahan pada 

daerah ini sebesar 26,5%4.  

Kesalahan seperti ini akan terus terjadi jika siswa tidak dibiasakan dalam 

menulis tulisan Arab. Seharusnya siswa diperkenalkan terlebih dahulu mengenai 

tempat keluarnya huruf dan bentuk-bentuk huruf hijaiyyah agar kesalahan seperti ini 

tidak akan terjadi lagi.  

2. Kesalahan Penulisan Huruf yang Boleh Bersambung dan Huruf yang Tidak Boleh 

Bersambung. 

Kesalahan imlāʾ menyimak siswa berdasarkan hasil observasi penulis tanggal 

7 Juni 2021 pada penulisan huruf yang boleh bersambung dan huruf yang tidak boleh 

bersambung. Sebagian siswa belum bisa membedakan mana huruf yang boleh 

bersambung dan mana huruf yang tidak boleh bersambung. Dilihat data pada 

dokumentasi hasil lembar kerja imlāʾ menyimak siswa, bentuk kesalahan yang terletak 

                                                             

4Muh. Hafidz, “Analisis Kesalahan Imlāʾ Mahasiswa Program Studi Pendidikan Bahasa Arab 

IAIN Salatiga”, vol. 11 nomor 1 (16 Juni 2020).  Jurnal Studi Arab. 
https://jurnal.yudharta.ac.id/v2/index.php/studi-arab. (Diakses 1 Maret 2021). 
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pada huruf ل (Lam) dimana huruf ل (Lam) tersebut seharusnya berupa alif lam 

qomariyyah namun siswa menyambung huruf ل (Lam) dengan kata sebelumnya, 

selanjutnya yaitu terletak pada huruf ت (Ta)  dengan ك (Kaf) kedua huruf tersebut 

seharusnya disambung namun siswa memisahkan kedua huruf tersebut. Selain itu 

siswa juga tidak bisa membedakan kapan suatu kata tersebut dapat disambung dan 

kapan harus dipisah. Seperti bentuk kesalahan yang terletak pada huruf ب (Ba) 

dengan د (Dal) yang seharusnya kedua huruf tersebut terpisah karena sudah berbeda 

kata, selanjutnya yaitu terletak pada huruf س (Sin) dengan و (Wau) kedua huruf 

tersebut boleh disambung namun siswa memisahkan kedua huruf tersebut, selanjutnya 

yaitu terletak pada huruf ا (Alif ) dengan ل (Lam) kedua huruf tersebut tidak boleh 

disambung, selanjutnya yaitu terletak pada huruf ج (Jim) dengan ل (Lam) huruf 

tersebut seharusnya tidak disambung karena sudah berbeda kata. Kesalahan yang lain 

juga terletak pada menyambungkan antara dua kata seperti pada kata  َمَرْضَىالِ جُلْ يُ ع . 

Selanjutnya terletak pada huruf ل (Lam) dimana siswa menyambung antara kata الَِى 
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dengan kata  ِالمَزْرَعَة, selanjutnya yaitu terletak pada huruf ل (Lam) dengan س (Sin) 

kedua huruf tersebut seharusnya disambung namun siswa memisahkan kedua huruf 

tersebut, selanjutnya yaitu terletak pada huruf ل (Lam) dengan ي (Ya) huruf tersebut 

seharusnya tidak disambung karena sudah berbeda kata. 

 Hal tersebut juga didukung beradasarkan hasil wawancara saat penelitian 

berlangsung. Dari 25 hasil wawancara, terdapat 15 orang siswa yang menyatakan 

bahwa mereka telah faham mengenai kaidah huruf yang boleh disambung dan tidak 

boleh disambung. Selain itu 4 orang siswa yang mengatakan bahwa hanya mengetahui 

beberapa huruf saja yang boleh disambung dan tidak boleh disambung. Adapun 

pernyataan siswa yang sama sekali belum faham mengenai kaidah huruf yang boleh 

disambung dan tidak boleh disambung terdapat 6 orang siswa. Berikut hasil 

wawancara penulis dengan salah satu siswa yang mengatakan sudah faham mengenai 

kaidah penulisan huruf yang boleh disambung dan huruf yang tidak boleh disambung. 

“Untuk kaidah penulisan huruf yang boleh disambung dan tidak boleh 

disambung kak saya sudah faham, dan sudah tau huruf-huruf apa saja yang 

boleh disambung dan huruf-huruf yang tidak boleh disambung”.5  

 

Dari hasil wawancara tersebut, dapat penulis simpulkan bahwa sebagian dari 

siswa Pesantren Tarbiyah Takalar sudah faham dan sudah mengetahui huruf-huruf 

yang boleh disambung dan huruf-huruf yang tidak boleh disambung. 

                                                             
5Desty Melanie, Wawancara Tanggal 8 Juni 2021 
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Selanjutnya, berikut hasil wawancara penulis dengan salah satu siswa terkait 

kaidah penulisan huruf yang boleh disambung dan tidak boleh disambung yang hanya 

memahami sebagian huruf saja. 

“Penulisan huruf yang boleh disambung dan tidak boleh disambung saya 

sudah faham kak, namun hanya beberapa huruf saja yang tidak boleh 

disambung yang saya ketahui seperti huruf ر dan huruf 6.”ز  

 

Dari hasil wawancara tersebut, dapat disimpulkan bahwa masih terjadinya 

kesalahan pada kaidah huruf yang boleh disambung dan huruf yang tidak boleh 

disambung disebabkan karena beberapa siswa hanya mengetahui sebagian saja dari 

huruf-yang tidak boleh disambung. 

Selanjutnya hasil wawancara penulis dengan salah satu siswa terkait kaidah 

penulisan huruf yang boleh disambung dan huruf yang tidak boleh disambung yang 

sama sekali belum faham mengenai kaidah tersebut. 

“Kaidah penulisan huruf yang boleh disambung dan tidak boleh disambung 

saya sama sekali belum faham kak dengan kaidah tersebut”.7  

 

Dari hasil wawancara dapat penulis simpulkan bahwa sebagian dari siswa 

Pesantren Tarbiyah Takalar belum faham mengenai huruf-huruf yang boleh 

disambung dan tidak boleh disambung sehingga masih sering terjadi kesalahan yang 

berulang-ulang. 

                                                             
6Ananda Fatimah, Wawancara Tanggal 8 Juni 2021 
7Nurfitriani Syam, Wawancara Tanggal 8 Juni 2021 
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Hal ini juga selaras dengan hasil analisis dokumentasi hasil lembar kerja 

siswa yang akan diuraikan mengenai bentuk-bentuk kesalahannya. Berikut bentuk 

pembahasan tiap kata menggunakan simbol (1a, 2a, 3a, dst.): ANN, ARV, DM, dst. 

(1b, 2b, 3b, dst.), dengan keterangan sebagai berikut: 

- (1a), (2a), (3a), (dst.)  : Penomoran kata yang ditulis siswa 

- (ANN), (ARV), (DM), (dst.) : Nama Singkatan Responden 

- (1b), (2b), (3b), (dst.)  : Penomoran kata yang benar 

Adapun bentuk-bentuk kesalahan pada penulisan huruf yang boleh dan tidak 

boleh bersambung dalam imlāʾ siswa kelas X Pondok Pesantren Tarbiyah Takalar 

dapat dilihat pada dokumentasi hasil lembar kerja siswa, di antara kesalahan penulisan 

tersebut adalah sebagai berikut: 

 (6a) ANN ّمدرستإّلاّاإ  

 (6b)  ّلاىّالْمادْراساةإّاإ  

 (7a) DF  ّراعاةإّذّْماّلالّْاإ  

 (7b)  ّراعاةإّلاىّالمازّْاإ  

 Kesalahan pada kata (6a) dan (7a) di atas ditandai dengan bersambungnya 

huruf yang tidak boleh disambung dengan huruf setelahnya. Pada kata (6a) huruf ى   

(alif maqsurah) bersambungan dengan huruf ال (alif lam), padahal huruf ّى  (alif 
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maqsurah) tidak boleh disambung dengan huruf apapun tidak terkecuali huruf ال (alif 

lam) seperti pada kata (6b). Sama halnya dengan kesalahan pada kata (7a) huruf ّى   

(alif maqsurah) juga bersambungan dengan huruf ال (alif lam), padahal huruf huruf ّى  

(alif maqsurah) juga tidak boleh disambung dengan huruf apapun, bahkan ketika 

disambung dengan huruf selanjutnya dapat menimbulkan kesalahpahaman oleh 

pembaca. Hal tersebut telah dijelaskan oleh Ma’rifatul Munjiah yang membedakan 

huruf-huruf mana saja yang boleh disambung dan yang tidak boleh disambung.  

 Adapun kesalahan pada kata (6a) dan (7a) di atas, siswa masih menyambung 

huruf yang tidak boleh disambung. Untuk menghindari kesalahan tersebut, sebaiknya 

siswa harus memahami atau menguasai materi tentang huruf yang boleh dan tidak 

boleh disambung. 

 Tidak hanya kesalahan dalam menyambung huruf, siswa juga melakukan 

kesalahan dalam memisahkan huruf yang seharusnya disambung dengan huruf 

setelahnya seperti contoh kata berikut:  

 (8a) NFS ّبُّتُّّكّْتا  

 (8b)  ّبُّكْتُّتا  

 (9a) SMW قإّوّّْسّ ال  
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 (9b)  قإّس وّْال  

 Kesalahan pada kata (8a) dan (9a) di atas ditandai dengan tidak 

bersambungnya huruf yang seharusnya disambung dengan huruf setelahnya. Pada kata 

(8a) huruf ك (Kaf) tidak bersambung dengan huruf ت (Ta), padahal huruf  ك  (Kaf)  

harus disambung dengan huruf setelahnya termasuk huruf ت (Ta) seperti pada kata 

(8b). Sama halnya dengan kesalahan pada kata (9a) huruf س (Sin) tidak bersambung 

dengan huruf و (Wau), padahal huruf س (Sin) harus disambung dengan huruf 

setelahnya, termasuk huruf  و (Wau) seperti pada kata (9b). Hal tersebut telah 

dijelaskan oleh Marifatul Munjiah, dimana huruf-huruf yang boleh disambung ada 22 

termasuk diantaranya adalah huruf ك (Kaf) dan ت (Ta). Sama halnya dengan huruf س 

(Sin) dan huruf و (Wau), huruf-huruf tersebut boleh disambung pada suatu kata. 

 Kesalahan pada kata (8a) dan (9a) di atas, siswa tidak menyambung huruf 

yang seharusnya disambung. Untuk menghindari kesalahan tersebut, sebaiknya siswa 

harus memahami atau menguasai materi tentang huruf yang boleh dan tidak boleh 

disambung. 
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Dari hasil analisis data observasi, wawancara, dan dokumentasi, dapat 

penulis simpulkan bahwa siswa kelas X Pesantren Tarbiyah Takalar masih banyak 

melakukan kesalahan pada kaidah penulisan huruf yang boleh disambung dan huruf 

yang tidak boleh disambung. Hal ini disebabkan karena beberapa siswa belum faham 

mengenai kaidah penulisan huruf yang boleh disambung dan tidak boleh disambung, 

namun ada pula beberapa siswa yang mengetahui sebagian dari huruf yang boleh 

disambung dan tidak boleh disambung, ada pula beberapa yang memang sudah faham 

mengenai kaidah tersebut. Hasil tersebut juga selaras dengan penelitian yang 

dilakukan oleh Nur Salim bahwa bentuk kesalahan yang dilakukan oleh MA Ta’mirul 

Islam Solo dan MAU al-Imdad Yogyakarta salah satunya terletak pada penyambungan 

kata dan huruf yang tidak tepat dengan persentase kesalahan yaitu 29,48% dan 

37,77%.8 

Kesalahan pada kaidah ini masih sering terjadi, oleh karena itu sebaiknya 

untuk menghindari kesalahan tersebut pengajar harus lebih focus untuk mengajarkan 

dan mengenalkan kepada siswa terkait kaidah penulisan huruf yang boleh disambung 

dan tidak boleh disambung. Khususnya bagi siswa yang memang sama sekali belum 

faham mengenai kaidah tersebut, dan lebih sering untuk memberikan imlā’ menyimak 

agar siswa bisa mereview kembali kesalahan-kesalahan yang dilakukan. 

 

                                                             
8Nur Salim, “Analisis Kesalahan Berbahasa Pada Kitabah Siswa Kelas X MA Ta’mirul Islam 

Solo dan MAU Al-Imdād Yogyakarta Tahun 2015/2016 (Telaah Taksonomi Kategori Linguistik)”, 
Tesis (Yogyakarta: UIN Sunan kalijaga, 2016). 
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3. Kesalahan Penulisan Harakat. 

Kesalahan imlāʾ menyimak siswa berdasarkan hasil observasi penulis pada 

tanggal 7 Juni 2021, siswa belum bisa membedakan antara penulisan harakat panjang 

dan harakat pendek khususnya pada penulisan alif mamdudah dan alif maqsurah. 

Dilihat data pada dokumentasi hasil lembar kerja imlāʾ menyimak siswa, kesalahan 

yang dilakukan siswa pada penulisan harakat untuk harakat pendek seperti harakat 

fathah, kasrah, dan dammah siswa sudah bisa membedakan harakat-harakat tersebut. 

Namun untuk penulisan harakat panjang, siswa belum bisa membedakan harakat 

panjang, seperti: Alif: harakat panjang untuk vocal “a” menjadi “ā”, ditulis setelah 

huruf yang dikehendaki panjang bacaannya. Seperti bila ingin memanjangkan bacaan 

 Harakat panjang Ya’: harakat .(bā)  با maka menambahkan alif setelah ba, menjadi  ب

panjang untuk vocal “i” menjadi “ī”, ditulis setelah huruf yang dikehendaki panjang 

bacaannya. Harakat panjang Wawu: harakat panjang untuk vocal “u” menjadi “ū”, 

ditulis setelah huruf yang dikehendaki panjang bacaannya. Selain tiga harakat panjang 

tersebut, terdapat juga kesalahan pada penulisan alif maqsuroh dan alif mamdudah, 

selanjutnya terdapat pula bentuk kesalahan pada harakat tasydīd yaitu harakat yang 

dilambangkan dengan kepala sin (     ) dan diletakkan di atas huruf yang menyandang 

harakat tersebut. Bentuk kesalahan pada harakat juga terdapat pada harakat tanwīn 

fatḥah  (    ) , kasrah      )  ) , dan ḍammah (     ) .  

Hal ini selaras dengan hasil wawancara yang dilakukan oleh penulis saat 

penelitian berlangsung. Dari 25 hasil wawancara yang dilakukan oleh penulis, terdapat 

21 orang yang mengatakan bahwa sudah mengetahui kaidah penulisan harakat. 

Wawancara penulis dengan 4 orang siswa yang lainnya mengatakan bahwa mereka 

sama sekali belum faham mengenai kaidah penulisan harakat dan belum mengetahui 
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tentang harakat-harakat dalam bahasa Arab. Berikut hasil wawancara dengan salah 

satu siswa terkait kaidah pada penulisan harakat yang mengatakan bahwa sudah 

mengetahui kaidah penulisan harakat dalam bahasa Arab. 

“Saya sudah faham kak tentang harakat-harakat dalam bahasa Arab, contoh 

harakat dalam bahasa Arab itu seperti harakat fathah, kasrah, dan dammah.”9 

 

Dari hasil wawancara tersebut dapat penulis simpulkan bahwa memang pada 

dasarnya siswa sudah faham mengenai harakat-harakat dalam bahasa Arab, namun 

harakat-harakat yang difahami hanya harakat pendek. Siswa belum faham tentang 

harakat lain seperti harakat panjang, alif maqsurah dan alif mamdudah, harakat 

tasydid, dan harakat tanwin. 

Berikut hasil wawancara dengan salah satu siswa terkait kaidah pada 

penulisan harakat yang mengatakan bahwa belum faham mengenai harakat panjang 

khususnya penulisan alif maqsurah dan alif mamdudah. 

“Untuk kaidah penulisan harakat kak saya belum faham mengenai harakat 

panjang khususnya pada penulisan harakat panjang alif maqsurah dan alif 
mamdudah”.10  

 

Dari hasil wawancara tersebut diatas, dapat disimpulkan bahwa beberapa 

siswa memang kurang faham mengenai harakat panjang terkhusus untuk penulisan alif 

maqsurah dan alif mamdudah sehingga banyak terjadi kesalahan pada kaidah 

penulisan harakat khususnya pada penulisan harakat panjang. 

                                                             
9Arvinda Ayu Wardhani, Wawancara Tanggal 8 Juni 2021 
10Sitti Marwah Wahab, Wawancara Tanggal 8 Juni 2021 
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Hal tersebut juga diperkuat dengan hasil analisis dokumentasi hasil lembar 

kerja siswa yang diperoleh mengenai bentuk-bentuk kesalahan yang dilakukan oleh 

siswa pada kaidah penulisan harakat. Berikut bentuk pembahasan tiap kata 

menggunakan simbol (1a, 2a, 3a, dst.): ANN, ARV, DM, dst. (1b, 2b, 3b, dst.), dengan 

keterangan sebagai berikut: 

- (1a), (2a), (3a), (dst.)  : Penomoran kata yang ditulis siswa 

- (ANN), (ARV), (DM), (dst.) : Nama Singkatan Responden 

- (1b), (2b), (3b), (dst.)  : Penomoran kata yang benar 

Bentuk-bentuk kesalahan pada penulisan harakat dalam imlāʾ siswa kelas X 

Pesantren Tarbiyah Takalar dapat dilihat pada dokumentasi hasil lembar kerja siswa, 

di antara kesalahan penulisan tersebut adalah sebagai berikut: 

 (10a) PED ّدادا  

 (10b)  ّالدارْسا 

 Pada kata (10a) di atas menyalahi kaidah penulisan dalam bahasa Arab yaitu 

ketika dua huruf yang sama berdekatan dan huruf yang pertama sukun dan yang kedua 

berharakat, maka hanya ditulis satu dari huruf yang sama dengan memberikan tanda 

tasydid huruf yang berharakat. Pada kata (10a) terdapat dua huruf د (Dal) yang 

berdekatan dan huruf د (Dal) yang pertama sukun dan huruf د (Dal) yang kedua 
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berharakat, maka hanya ditulis satu huruf د (Dal) yang diberikan tanda tasydid (  _ ( 

seperti pada kata (10b). Hal tersebut juga telah dijelaskan oleh Acep Lim 

Abdurrahman yang menjelaskan bahwa salah satu jenis harakat dalam bahasa Arab 

adalah harakat tasydid. Harakat yang dilambangkan dengan kepala sin (  _ ( yang 

diletakkan di atas huruf yang dikehendaki. Tasydid ini berfungsi untuk menujukkan 

dua huruf yang sama, huruf pertama yang berharakat sukun dan huruf kedua yang 

berharakat baik berharakat fathah, kasrah, dan dammah. 

 Pada kata (10a) di atas, siswa masih menuliskan dua huruf yang sama untuk 

sebagai pengganti tanda tasydid. Untuk menghindari kesalahan pada kata (10a), 

sepatutnya siswa mempelajari kaidah penulisan dalam bahasa Arab seperti 

penggunaan tanda tasydid. 

 Bentuk kesalahan yang lain pada harakat juga dapat dilihat pada contoh kata 

berikut: 

 (11a) HK ّْمإنّْياـو   

 (11b)  ّْمإّياـو  

 Pada kata (11a) di atas, terdapat penulisan huruf  ْن (nun sukun) di akhir kata 

sebagai bunyi dengung pada huruf sebelumnya, padahal dengung itu harus 

disimbolkan dengan tanwin atau tanda harakat rangkap. Pada kata (11a) terdapat  ْن 
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(nun sukun) setelah huruf م (mim), maka  ْن (nun sukun) dihapus dan pada huruf م (mim) 

berharakat kasrahtain (  _ (. Hal tersebut juga selaras dengan apa yang dijelaskan oleh 

Aiman Āmīn ‘Abd Al-Ganī, bahwa tanwīn yaitu nūn sukūn tambahan yang 

bersambung pada akhir isim dalam pelafalan yang berbeda ketika dalam keadaan 

penulisan. Karena tanwīn adalah fathahtain, dammahtain, atau kasrahtain.  

 Pada kata (11a) di atas, siswa masih menuliskan nun mati sebagai pengganti 

tanda tanwin. Untuk menghindari kesalahan pada kata (11a), sepatutnya siswa 

mempelajari kaidah penulisan dalam bahasa Arab seperti penggunaan tanda tanwin. 

Bentuk kesalahan yang lain pada harakat juga dapat dilihat pada contoh kata 

berikut: 

 (12a) DF  ْضَ مَرْ ال   

 (12b)   ْضَىمَرْ ال  

 Pada kata (11a) di atas, terdapat kesalahan pada penulisan harakat panjang, 

dimana seharusnya setelah huruf ض (ḍad ) terdapat penulisan alif maqsurah untuk 

mmenandakan huruf tersebut berharakat panjang namun kebanyakan siswa tidak 

menulis alif maqsurah pada kata setelah huruf ض (ḍad ) seperti pada kata (12b)  di 

atas. 
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Pada kata (12a) di atas, siswa masih tidak menuliskan alif maqsurah pada kata 

yang seharusnya berharakat panjang. Untuk menghindari kesalahan pada kata (12a), 

sepatutnya siswa mempelajari kaidah mengenai harakat panjang, dan penulisan alif 

maqsurah dan alif mamdudah. 

Dari hasil analisis data observasi, wawancara, dan dokumentasi dapat penulis 

simpulkan bahwa siswa kelas X Pesantren Tarbiyah Takalar masih banyak melakukan 

kesalahan pada kaidah penulisan harakat. Kesalahan-kesalahan tersebut terletak pada 

penulisan harakat panjang, alif maqsurah dan alif mamdudah, penulisan harakat 

tasydid, dan penulisan harakat tanwin. Sama halnya dengan penelitian tesis yang 

dilakukan oleh Barid Syamsiyah dengan hasil penelitian bahwa kesalahan dalam imlā’  

yang dilakukan oleh pembelajar pada aspek harakat salah satunya terletak pada 

penulisan harakat panjang alif maqsurah dan alif mamdudah, selain itu kesalahan pada 

harakat juga terjadi pada penggunaan harakat tanwin.11  

Kesalahan dalam imlā’ pada kaidah ini akan terus terjadi terutama bagi 

pembelajar bahasa, oleh karena itu sebaiknya untuk menghindari kesalahan tersebut, 

pengajar harus lebih focus untuk menjelaskan mengenai kaidah penulisan harakat 

panjang, harakat tasydid, dan harakat tanwin. Karena pada kaidah penulisan harakat 

kebanyakan siswa melakukan kesalahan pada harakat-harakat tersebut. 

 

                                                             
11Barid Syamsiah, “Analisis Kesalahan Berbahasa dalam Imlā’ Mahasiswa IAIN Salatiga”, 

Tesis (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2016). 
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4. Kesalahan Penulisan Alif Lām Syamsiyyah dan Alif Lām Qamariyyah 

Kesalahan imlāʾ menyimak siswa berdasarkan hasil observasi penulis pada 

tanggal 7 Juni 2021, pada kaidah penulisan alif lām syamsiyyah dan alif lām 

qamariyyah banyak siswa yang belum bisa membedakan antara huruf-huruf yang 

termasuk huruf syamsiyah dan huruf yang termasuk qamariyah. Dilihat data pada 

dokumentasi hasil lembar kerja imlāʾ menyimak siswa, kesalahan siswa pada kaidah 

ini yaitu banyak siswa yang tidak menuliskan alif lam pada huruf-huruf syamsiyah. 

Adapun bentuk kesalahannya terletak pada penulisan alif lām syamsiyyah pada kata 

 Adapun bentuk kesalahan pada penulisan alif lām .الَتَّاجِرُ  ,الَطَّبِيْبُ  ,السَّب  وْرَةِ  ,الس وْقِ  ,الدَّرْسَ 

qamariyyah terletak pada kata  َالمُدَرِ سُ  ,الْمَرْضَى ,المَزْرَعَةِ  ,الَْفلاَّحُوْن, الْمَدْرَسَةِ ّ , dan kata 

  .المُدَر سَِةُ 
Hal ini juga diperkuat dengan hasil wawancara yang dilakukan oleh penulis 

saat penelitian berlangsung. Dari hasil 25 wawancara dengan siswa ditemukan 

informasi bahwa 17 orang siswa mengatakan belum faham mengenai alif lām 

syamsiyah dan alif lām qamariyah, sedangkan 8 orang lainnya mengatakan bahwa 

mereka sudah faham dan sudah bisa membedakan huruf-huruf yang termasuk alif lām 

syamsiyah dan alif lām qamariyah. Berikut hasil wawancara dengan salah satu siswa 

terkait kaidah penulisan alif lām syamsiyah dan alif lām qamariyah yang mengatakan 

bahwa sama sekali belum faham mengenai kaidah tersebut.  

 

“Untuk kaidah penulisan alif lām syamsiyah dan alif lām qamariyah saya 

sama sekali belum faham kak, memang betul sudah diajarkan namun saat 

dijelaskan dan saat praktek saya belum bisa membedakan antara yang mana 

huruf yang menggunakan alif lām syamsiyah dan huruf yang menggunakan 

alif lām qamariyah”.12  

                                                             
12Nurfitriani Syam, Wawancara Tanggal 8 Juni 2021 
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Dari hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa untuk kaidah 

penulisan alif lām syamsiyah dan alif lām qamariyah masih banyak siswa yang belum 

faham sama sekali dengan kaidah ini.  

Adapun hasil wawancara dengan salah satu siswa terkait kaidah penulisan 

alif lām syamsiyah dan alif lām qamariyah yang mengatakan sudah faham mengenai 

kaidah penulisan alif lām syamsiyah dan alif lām qamariyah adalah sebagai berikut. 

“Alhamdulillah, saya sudah faham kak mengenai kaidah penulisan alif lām 
syamsiyah dan alif lām qamariyah dan sudah bisa membedakan huruf-huruf 

yang termasuk huruf alif lām syamsiyah dan alif lām qamariyah.”13 

Dari hasil wawancara dapat penulis simpulkan bahwa dari banyaknya siswa 

yang belum faham mengenai kaidah penulisan alif lām syamsiyah dan alif lām 

qamariyah terdapat juga beberapa siswa yang sudah faham terkait kaidah penulisan 

alif lām syamsiyah dan alif lām qamariyah. Sehingga pada kaidah ini, banyak siswa 

yang melakukan kesalahan. Hal itu karena masih banyak siswa yang belum faham 

mengenai kaidah ini. 

Hal ini juga diperkuat dengan hasil analisis dokumentasi hasil lembar kerja 

siswa dengan memperoleh bentuk-bentuk kesalahan yang dilakukan oleh siswa pada 

kaidah alif lām syamsiyah dan alif lām qamariyah. Berikut bentuk pembahasan tiap 

kata menggunakan simbol (1a, 2a, 3a, dst.): ANN, ARV, DM, dst. (1b, 2b, 3b, dst.), 

dengan keterangan sebagai berikut: 

                                                             
13Nuratika, Wawancara Tanggal 8 Juni 2021 
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- (1a), (2a), (3a), (dst.)  : Penomoran kata yang ditulis siswa 

- (ANN), (ARV), (DM), (dst.) : Nama Singkatan Responden 

- (1b), (2b), (3b), (dst.)  : Penomoran kata yang benar 

Bentuk-bentuk kesalahan pada penulisan alif lām syamsiyyah dan alif lām 

qamariyyah dalam imlāʾ siswa kelas X Pesantren Tarbiyah Takalar dapat dilihat pada 

dokumentasi hasil lembar kerja siswa, di antara kesalahan penulisan tersebut adalah 

sebagai berikut: 

 (13a) ARV ّبـ را ةإّسا   

 (13b)  ّراةإّوّْبـّ السا  

 (14a) SMW ّدارْسا 

 (14b)  ّرْساّالدا  

 Pada kata (13a) di atas, siswa melakukan kesalahan dengan tidak 

memberikan alif lam syamsiyah. Padahal, seharusnya kata tersebut memiliki alif lam 

syamsiyah seperti pada kata (13b). Dan pada kata (14a) di atas, siswa melakukan 

kesalahan dengan tidak memberikan alif lam syamsiyah. Padahal, seharusnya kata 

tersebut memiliki alif lam syamsiyah seperti pada kata (14b). 

 Pada kata (13a) dan (14a) siswa melakukan kesalahan dengan tidak 

memberikan alif lam pada kata yang seharusnya memiliki alif lam, khususnya pada 

alif lam syamsiyah. Hal itu juga telah dijelaskan dalam teori menurut Aiman Āmīn 
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‘Abd Al-Ganī bahwa ada 14 huruf hijaiyyah yang termasuk dalam huruf alif lām 

syamsiyyah yaitu huruf ( ط/ ث  / ص  / ر  / ت   /ن/ذ /ض / د   /س/ ظ    yang mana ,(ل/ش /ز /

huruf setelahnya berharakat tasydid dan alif lāmnya ditulis tetapi tidak diucapkan 

seperti pada kata (14b) ّرْساّالدا . Maka, saat alif lām syamsiyyah masuk pada kata atau 

isim maka alif lāmnya tidak diucapkan dan huruf setelahnya berharakat tasydid. 

Untuk menghindari kesalahan tersebut siswa sebaiknya memperhatikan bunyi yang 

dibacakan serta mempelajari huruf yang boleh disambung dengan alif lām syamsiyah 

maupun alif lām qamariyah, dimana alif lām syamsiyah tidak dibaca akan tetapi huruf 

yang berada setelah alif lām syamsiyah diberi tanda tasydid. dan alif lām qamariyah 

diberi tanda sukun dan huruf yang berada setelah alif lām qamariyah tidak di tasydid. 

 Kesalahan yang lain pada penulisan alif lām syamsiyah dan alif lām 

qamariyah juga terjadi pada contoh kata berikut: 

 (15a) SMW  َبِبُ طَّ ا  

 (15b)  َطَّبِيْبُ ال  

 (16a) FHR ّرْساّادا   

 (16b)  ّرْساّالدا  

             (17a) HK رضئم   
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 (17b)  مرضئال   

 Pada kata (15a) di atas, siswa melakukan kesalahan dengan tidak 

memberikan lam pada alif lām syamsiyah. Padahal, seharusnya kata tersebut memiliki 

lām pada alif lām syamsiyah seperti pada kata (15b). Sama halnya pada kata (16a) di 

atas, siswa melakukan kesalahan dengan tidak memberikan lām pada alif lām 

syamsiyah. Padahal, seharusnya kata tersebut memiliki lām pada alif lām syamsiyah 

seperti pada kata (16b). Pada kata (17a) di atas, siswa melakukan kesalahan dengan 

tidak memberikan lām pada alif lām qamariyah. Padahal, seharusnya kata tersebut 

memiliki lam pada alif lām qamariyah seperti pada kata (17b). 

 Pada kata (15a) dan (16a) dan (17a) siswa melakukan kesalahan dengan tidak 

memberikan lām pada alif lām, khususnya pada alif lām syamsiyah dan alif lām 

qamariyah . Untuk menghindari kesalahan tersebut siswa sebaiknya memperhatikan 

bunyi teks yang dibacakan serta mempelajari huruf yang boleh disambung dengan alif 

lām syamsiyah maupun alif lām qamariyah. 

Dari hasil analisis data observasi, wawancara, dan dokumentasi, dapat 

penulis simpulkan bahwa meskipun siswa kelas X Pesantren Tarbiyah Takalar telah 

diajarkan mengenai kaidah penulisan alif lām syamsiyah maupun alif lām qamariyah 

namun masih terjadi kesalahan pada kaidah ini. Hal ini disebabkan karena sebagian 

siswa belum faham mengenai kaidah alif lām syamsiyah maupun alif lām qamariyah, 

adapula yang sudah faham namun sudah lupa dengan kaidah penulisan alif lām 
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syamsiyah maupun alif lām qamariyah karena kurang terbiasa melatih diri. Hal 

tersebut juga dapat diperkuat dengan jurnal penelitian yang dilakukan oleh Muh. 

Hafidz yang mengatakan bahwa masih sering terjadi kesalahan yang dilakukan oleh 

pembelajar pada kaidah penulisan alif lām syamsiyah maupun alif lām qamariyah 

khususnya dalam menuliskan alif lām syamsiyah terdapat kesalahan dengan 

persentasi 13,5% dari keselurah kesalahan yang dilakukan14. 

Sebaiknya untuk menghindari kesalahan tersebut terjadi, seorang pengajar 

hendaknya lebih menekankan untuk mengajarkan mengenai kaidah penulisan alif lām 

syamsiyah maupun alif lām qamariyah. Dan lebih sering untuk memberikan latihan 

imlā’ menyimak kepada siswa agar kesalahan seperti itu dapat diminimalisir. 

5. Kesalahan Penulisan Hamzah 

Kesalahan imlāʾ menyimak siswa berdasarkan hasil observasi penulis pada 

tanggal 7 Juni 2021, pada kaidah penulisan Hamzah diperoleh informasi bahwa hampir 

semua siswa belum faham menegenai penulisan hamzah waṣal dan hamzah qaṭʿi, 

khususnya pada penulisan hamzah qaṭʿi. Dilihat data pada dokumentasi hasil lembar 

kerja imlāʾ menyimak siswa, bentuk kesalahannya terletak pada hamzah di awal 

kalimah yaitu penulisan hamzah qaṭʿi. Kesalahan tersebut terletak pada penulisan 

awal huruf yaitu pada huruf إِلى, kebanyakan siswa tidak menulis hamzah di awal 

huruf tersebut.  

                                                             

14Muh. Hafidz, “Analisis Kesalahan Imlāʾ Mahasiswa Program Studi Pendidikan Bahasa Arab 
IAIN Salatiga”, vol. 11 nomor 1 (16 Juni 2020).  Jurnal Studi Arab. 
https://jurnal.yudharta.ac.id/v2/index.php/studi-arab. (Diakses 1 Maret 2021). 
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Hal ini diperkuat dengan hasil wawancara yang dilakukan pada saat 

penelitian berlangsung. Dari 25 hasil wawancara yang diperoleh, semua siswa 

menyatakan hal yang sama bahwa mereka sama sekali tidak faham mengenai kaidah 

penulisan hamzah. Berikut hasil wawancara dengan salah satu siswa terkait kaidah 

penulisan hamzah dapat dilihat sebagai berikut.  

“Kaidah penulisan hamzah kak saya sama sekali belum faham, apalagi 

mengenai penulisan hamzah qaṭʿi saya belum faham dan belum tau tentang 

kaidah tersebut meskipun telah diajarkan oleh guru mata pelajaran bahasa 

Arab”.15  

Dari hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa semua siswa 

mengatakan mereka belum faham mengenai kaidah penulisan hamzah, hal tersebut 

mengakibatkan seluruh siswa melakukan kesalahan pada kaidah ini.  

Hal ini juga diperkuat dengan hasil analisis dokumentasi hasil lembar kerja 

siswa, dimana ditemukan bentuk-bentuk kesalahan yang dilakukan oleh siswa terkait 

dengan kaidah penulisan hamzah. Berikut bentuk pembahasan tiap kata menggunakan 

simbol (1a, 2a, 3a, dst.): ANN, ARV, DM, dst. (1b, 2b, 3b, dst.), dengan keterangan 

sebagai berikut: 

- (1a), (2a), (3a), (dst.)  : Penomoran kata yang ditulis siswa 

- (ANN), (ARV), (DM), (dst.) : Nama Singkatan Responden 

- (1b), (2b), (3b), (dst.)  : Penomoran kata yang benar 

                                                             
15Desty Melanie, Wawancara Tanggal 8 Juni 2021 
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Bentuk kesalahan penulisan pada huruf hamzah terjadi pada kata ّلاىإإ  seperti 

dapat dilihat pada dokumentasi hasil lembar kerja siswa, di antara kesalahan penulisan 

tersebut adalah sebagai berikut: 

 (18a) AB ّلاىاإ  

 (18b)  ّلاىإإ  

 (19a) AK ّلاىاإ  

 (19b)  ّلاىإإ  

(20a) ANN ّلاىاإ  

(20b)  ّلاىإإ  

(21a) MDS ّلاىاإ  

(21b)  ّلاىإإ  

 Pada kata (17a), (18a), (19a), (20a) siswa melakukan kesalahan dengan 

menuliskan hamzah waṣal. Padahal, seharusnya menggunakan hamzah qaṭʿi. Pada 

kata (17a), (18a), (19a), (20a) terdapat huruf ا (hamzah waṣal) di awal kata. Padahal 

seharusnya pada kata tersebut menggunakan huruf أ (hamzah qaṭʿi) seperti pada kata 

(17b), (18b), (19b), dan (20b) di atas.  Berdasarkan dari kesalahan pada kata (17a), 

(18a), (19a), (20a) di atas, hampir semua siswa belum memahami penggunaan hamzah 
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khususnya penggunaan hamzah qaṭʿi dalam sebuah kata. Oleh karena itu, siswa 

sepatutnya bisa membedakan kata yang menggunakan hamzah qaṭʿi dan hamzah 

waṣal.  

 Dari hasil analisis data observasi, wawancara, dan dokumentasi, dapat 

penulis simpulkan bahwa hampir semua siswa belum memahami kaidah penulisan 

hamzah khususnya penggunaan hamzah qaṭʿi. Siswa belum mengetahui suatu kata 

yang menggunakan hamzah waṣal dan hamzah qaṭʿi sehingga belum bisa membedakan 

diantara keduanya. Hal itu juga selaras dengan jurnal penelitian dosen yang dilakukan 

oleh Haniah yang mengatakan bahwa kaidah penulisan hamzah masih sering terjadi 

pada kalangan mahasiswa seperti bentuk kesalahan penulisan hamzah yang dilakukan 

pada awal kata yaitu penanggalan bagian atas huruf ‘ain di atas atau di bawah alif 

pada hamzah qaṭʿi dan penambahan pada hamzah waṣal16. 

Sebaiknya untuk menghindari kesalahan pada kaidah penulisan hamzah, 

seorang pengajar mengajarkan dengan baik mengenai kaidah ini karena kaidah 

penulisan hamzah termasuk kaidah yang paling sulit diantara kaidah lainnya apalagi 

untuk setara siswa kelas X yang memang pada dasarnya sulit untuk memahami kaidah 

ini. 

 

B. Persentase Kesalahan Imlāʾ Siswa Kelas X Pondok Pesantren Tarbiyah Takalar 

Data tentang frekuensi kesalahan-kesalahan imlā’ dengan klasifikasi jenis 

kesalahannya dirangkum pada sebuah diagram dan tabel berikut ini: 

                                                             

16Haniah, “Analisis Kesalahan Berbahasa Arab Pada Skripsi Mahasiswa Jurusan Bahasa dan 
Sastra Arab”, Penelitian Mandiri Dosen (Makassar: Pasca Sarjana UIN Alauddin Makassar, 2018). 
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Tabel 4. Klasifikasi dan Frekuensi Kesalahan Imla’ Siswa 

No. Kesalahan Imla’ Frekuensi 

Kesalahan 

Persentase 

1 Huruf Hijaiyah 158 5,74% 

2 

Huruf yang Boleh dan Tidak Boleh 

Bersambung 

29 1,05% 

3 Harakat 214 8% 

4 Alif Lam Syamsiyah dan Alif Lam Qamariyah 65 23,63% 

5 Huruf Hamzah 73 20,85% 

Total 539 100% 

 

Diagram 1. Diagram Frekuensi Kesalahan Imlāʾ Siswa Kelas X Pesantren Tarbiyah 

Takalar 

 

Alif Lam 
Syamsiyah dan 

Alif Lam 
Qamariyah; 

23,63%

Huruf  Hijaiyyah; 
5,74%

Huruf yang boleh 
bersambung dan 

tidak boleh 
bersambung; 

1,05%

Harakat; 8%

Huruf Hamzah; 
20,85%

Frekuensi Kesalahan imlāʾ Siswa Kelas X Pesantren Tarbiyah 
Takalar
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Berdasarkan tabel dan diagram di atas, diketahui bahwa frekuensi kesalahan 

imlāʾ yang dilakukan oleh siswa sebanyak 539 kesalahan. Kesalahan-kesalahan 

tersebut terdiri dari kesalahan huruf hijaiyah, huruf yang boleh dan tidak boleh 

disambung, harakat, alif lam syamsiyah dan alif lam qamariyah, dan penulisan huruf 

hamzah.  

Dari kelima klasifikasi kesalahan tersebut, berdasarkan kriteria penilaian 

Arikunto kesalahan pada huruf hijaiyah berada pada kategori sangat rendah, yaitu 158 

kesalahan dengan persentase 5,74% dari keseluruhan kesalahan imlāʾ yang dibuat oleh 

siswa yaitu 539.  

Adapun kesalahan pada huruf yang boleh dan tidak boleh disambung berada 

pada kategori sangat rendah, yaitu 29 kesalahan imlāʾ siswa dengan persentase 1,05% 

dari keseluruhan kesalahan imlāʾ yang dibuat oleh siswa yaitu 539. Begitupun 

kesalahan pada harakat berada pada kategori sangat rendah, yaitu 214 kesalahan imlāʾ 

siswa dengan persentase 8% dari keseluruhan kesalahan imlāʾ yang dibuat oleh siswa 

yaitu 539. Selanjutnya kesalahan pada alif lam syamsiyah dan alif lam qamariyah 

berada pada kategori rendah, yaitu 65 kesalahan dari keseluruhan kesalahan imlāʾ 

siswa dengan persentase 23,63% dari keseluruhan kesalahan imlāʾ yang dibuat oleh 

siswa yaitu 539. Kemudian kesalahan pada huruf hamzah berada pada kategori sangat 

rendah, yaitu 73 kesalahan dari keseluruhan kesalahan imlāʾ siswa dengan persentase 

20,85% dari keseluruhan kesalahan imlāʾ yang dibuat oleh siswa yaitu 539. 
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Dilihat dari lampiran analisis data, kesalahan pada aspek huruf hijaiyah yaitu 

158 kesalahan dengan persentase 5,74% dari keseluruhan kesalahan imlāʾ yang dibuat 

oleh siswa yaitu 539. Perhitungan tersebut diperoleh dengan menggunakan rumus 

menurut Haryadi, dengan perhitungan sebagai berikut: 

P =   
Kesalahan huruf Hijiyah dalam 𝑖𝑚𝑙āʾ

Jumlah skor maksimal kesalahan jawaban siswa pada  aspek huruf Hijiyah 
 x 100% 

P =   
158 𝑥 100

110 𝑥 25
 = 

15.800

2.750
 = 5,74% 

Kesalahan yang dilakukan siswa kelas X Pesantren Tarbiyah Takalar dalam imlāʾ 

pada aspek huruf hijaiyah yakni 5,74%. Menurut kriteria penilaian Arikunto kesalahan 

0%-20% berada pada kategori kesalahan sangat rendah. 

Kesalahan pada aspek huruf yang boleh dan tidak boleh disambung yaitu 29 

kesalahan dengan persentase 1,05% dari keseluruhan kesalahan imlāʾ yang dibuat oleh 

siswa yaitu 539. Perhitungan tersebut diperoleh dengan menggunakan rumus menurut 

Haryadi, dengan perhitungan sebagai berikut: 

P =   
Kesalahan huruf yang boleh dan tidak boleh disambung dalam 𝑖𝑚𝑙āʾ

Jumlah skor maksimal kesalahan aspek huruf boleh dan tidak boleh disambung
 x 100% 

P =   
29 𝑥 100

110 𝑥 25
 = 

2.900

2.750
 = 1,05% 

Kesalahan yang dilakukan siswa kelas X Pesantren Tarbiyah Takalar dalam imlāʾ 

pada aspek huruf huruf yang boleh dan tidak boleh disambung yakni 1,05%. Menurut 

kriteria penilaian Arikunto kesalahan 0%-20% berada pada kategori kesalahan sangat 

rendah. 
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Selanjutnya kesalahan pada aspek harakat yaitu 214 kesalahan dengan 

persentase 8% dari keseluruhan kesalahan imlāʾ yang dibuat oleh siswa yaitu 539. 

Perhitungan tersebut diperoleh dengan menggunakan rumus menurut Haryadi, dengan 

perhitungan sebagai berikut: 

P =   
Kesalahan harakat dalam 𝑖𝑚𝑙āʾ

Jumlah skor maksimal kesalahan jawaban siswa pada  aspek harakat
 x 100% 

P =   
214 𝑥 100

107 𝑥 25
 = 

21.400

2.675
 = 8% 

Kesalahan yang dilakukan siswa kelas X Pesantren Tarbiyah Takalar dalam imlāʾ 

pada aspek huruf harakat yakni 8%. Menurut kriteria penilaian Arikunto kesalahan 

0%-20% berada pada kategori kesalahan sangat rendah. 

Kesalahan pada aspek alif lam syamsiyah dan alif lam qamariyah yaitu 65 

kesalahan dengan persentase 23,63% dari keseluruhan kesalahan imlāʾ yang dibuat 

oleh siswa yaitu 539. Perhitungan tersebut diperoleh dengan menggunakan rumus 

menurut Haryadi, dengan perhitungan sebagai berikut: 

P =   
Kesalahan 𝑎𝑙𝑖𝑓 𝑙𝑎𝑚 𝑠𝑦𝑎𝑚𝑠𝑖𝑦𝑎ℎ dan 𝑎𝑙𝑖𝑓 𝑙𝑎𝑚 𝑞𝑎𝑚𝑎𝑟𝑖𝑦𝑎ℎ  dalam 𝑖𝑚𝑙āʾ′

Jumlah skor maksimal kesalahan aspek 𝑎𝑙𝑖𝑓 𝑙𝑎𝑚 𝑠𝑦𝑎𝑚𝑠𝑖𝑦𝑎ℎ 𝑎𝑙𝑖𝑓 𝑙𝑎𝑚 𝑞𝑎𝑚𝑎𝑟𝑖𝑦𝑎ℎ
 x 100% 

P =   
65 𝑥 100

11 𝑥 25
 = 

6.500

275
 = 23,63% 

Kesalahan yang dilakukan siswa kelas X Pesantren Tarbiyah Takalar dalam imlāʾ 

pada aspek alif lam syamsiyah dan alif lam qamariyah yakni 23,63%. Menurut kriteria 

penilaian Arikunto kesalahan 20%-40% berada pada kategori kesalahan rendah. 

Adapun kesalahan pada aspek penulisan huruf hamzah yaitu 73 kesalahan 

dengan persentase 13,54% dari keseluruhan kesalahan imlāʾ yang dibuat oleh siswa 
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yaitu 539. Perhitungan tersebut diperoleh dengan menggunakan rumus menurut 

Haryadi, dengan perhitungan sebagai berikut: 

P =   
Kesalahan huruf ℎ𝑎𝑚𝑧𝑎ℎ dalam 𝑖𝑚𝑙āʾ

Jumlah skor maksimal kesalahan jawaban siswa pada  aspek huruf ℎ𝑎𝑚𝑧𝑎ℎ
 x 100% 

P =   
73 𝑥 100

14 𝑥 25
 = 

7.300

350
 = 20,85% 

Kesalahan yang dilakukan siswa kelas X Pesantren Tarbiyah Takalar dalam imlāʾ 

pada aspek huruf hamzah yakni 20,85%. Menurut kriteria penilaian Arikunto 

kesalahan 20%-40% berada pada kategori kesalahan rendah. 

C. Faktor-Faktor Terjadinya Kesalahan Siswa Kelas X Pondok Pesantren Tarbiyah 

Takalar 

1. Faktor Pendidik 

Menurut Ibrahim dalam Jurnal Haniah mengungkapkan bahwa seorang 

pengajar bahasa terkadang dalam berbicara terlalu cepat atau suaranya kecil ataukah 

tidak memperhatikan perbedaan kemampuan pelajar, atau tidak terlalu 

memperhatikan pengucapan huruf dengan jelas sehingga pelajar tidak dapat 

membedakan antara huruf yang satu dengan yang lain terkhusus huruf yang 

berdekatan 27 makhrajnya ataukah kurangnya perhatian pengajar dalam hal istima’ 

(memperdengarkan) atau kelonggaran dari pihak pengajar dalam melatih menulis di 
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samping itu kurang perhatiaan atau kelonggaran sebagian pengajar jika terjadi 

kesalahan penulisan pelajar17.  

Selaras dengan pendapat tersebut faktor-faktor terjadinya kesalahan dalam 

imlāʾ siswa kelas X Pesantren Tarbiyah Takalar yaitu siswa kesulitan dalam menulis 

kalimat ketika didiktekan karena guru yang mendiktekan kalimat tersebut suaranya 

kecil, mendiktekan kalimat dengan cepat, dan pengucapan hurufnya kurang jelas. 

Dari data wawancara dan observasi yang diperoleh peneliti pada saat 

penelitian berlangsung, ditemukan informasi bahwa faktor pendidik terjadinya 

kesalahan dalam imlāʾ siswa kelas X Pesantren Tarbiyah Takalar yaitu siswa kesulitan 

dalam menulis kalimat ketika didiktekan karena guru yang mendiktekan kalimat 

tersebut suaranya kecil, mendiktekan kalimat dengan cepat, dan pengucapan hurufnya 

kurang jelas. 

Hal ini diperkuat dengan hasil wawancara yang dilakukan pada saat 

penelitian berlangsung. Dari 25 hasil wawancara yang diperoleh, terdapat 7 orang 

siswa menyatakan hal yang sama bahwa faktor yang menyebabkan mereka sulit dalam 

pembelajaran imlāʾ adalah faktor dari pengajarnya yang mendiktekan kalimat sangat 

cepat, suaranya terlalu kecil, dan kurang memperhatikan makhroj/ tempat keluarnya 

huruf. Sehingga siswa mengalami kesulitan untuk mendengar kalimat yang didiktekan 

                                                             
17Haniah, “Analisis Kesalahan Berbahasa Arab Pada Skripsi Mahasiswa Jurusan Bahasa dan 

Sastra Arab”, Penelitian Mandiri Dosen (Makassar: Pasca Sarjana UIN Alauddin Makassar, 2018). 
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oleh guru. Berikut hasil wawancara dengan salah satu siswa terkait faktor pendidik 

penyebab terjadinya kesalahan siswa dapat dilihat sebagai berikut.  

 “Kesulitan yang saya hadapi dalam pembelajaran bahasa Arab khususnya 

pembelajaran imlāʾ yaitu tergantung dari gurunya yang mendikte kalimat 

tersebut. Guru kalau mendikte suaranya terlalu kecil sehingga tidak bisa 

didengar apa yang diucapkan, ada juga guru yang mendiktekan kalimat terlalu 

cepat sehingga belum selesai kita tulis kalimat pertama sudah lanjut ke kalimat 

kedua”.18  
 

Sama halnya dengan wawancara yang dilakukan oleh salah satu siswa terkait 

kesulitan yang dihadapi dalam pembelajaran bahasa Arab khususnya pembelajaran 

imlā’. Hasil wawancara dapat dilihat sebagai berikut. 

“Kesulitan yang saya hadapi dalam pembelajaran imlāʾ adalah biasanya 

tergantung gurunya, kadang ketika mendiktekan kalimat suaranya terlalu kecil 

dan terlalu cepat ketika mendikte”.19  

 

Dari hasil wawancara tersebut diatas dapat penulis simpulkan bahwa hampir 

semua siswa mengatakan bahwa kesulitan yang dihadapi oleh siswa yaitu terletak 

pada gurunya yang mendiktekan kalimat tersebut. Beberapa pengajar suaranya terlalu 

kecil dan terlalu cepat ketika mendikte, sehingga membuat siswa kesulitan untuk 

menulis kalimat-kalimat yang didiktekan. 

Hal tersebut juga diperkuat dengan hasil observasi yang dilakukan oleh 

penulis. Dari hasil observasi pada tanggal  Juni 2021 diperoleh informasi bahwa guru 

                                                             
18Ababil Asrul, Wawancara Tanggal 8 Juni 2021 
19Arvinda Ayu Wardhani, Wawancara Tanggal 8 Juni 2021 
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bahasa Arab di Pesantren Tarbiyah Takalar ketika mendikte kalimat suaranya kecil, 

namun pada dasarnya memang suara gurunya yang kecil karena saat berbicara pun 

suaranya kecil apalagi ketika mendikte. Selain itu cara bicaranya lumayan cepat, 

sehingga dari hasil observasi ini dapat memperkuat pernyataan siswa bahwa faktor 

kesulitannya terletak pada keterbatasan gurunya di sekolah. 

Sebaiknya untuk menghindari kesalahan-kesalahan yang terjadi dalam imlāʾ  

menyimak siswa, seorang pengajar atau guru lebih meningkatkan kompetensinya 

dalam pembelajaran, lebih memperhatikan makhrojul hurufnya ketika mendiktekan 

suatu kata atau kalimat kepada peserta didik. 

2. Faktor Peserta Didik 

a) Siswa sulit membedakan huruf-huruf yang memiliki bunyi yang hampir sama. 

Banyaknya huruf hijaiyyah yang memiliki bentuk dan penyebutan yang hampir 

sama, sehingga siswa tidak bisa membedakan huruf-huruf yang memiliki bunyi 

yang hampir sama, hal tersebut menyebabkan siswa kesulitan dalam menulis 

imlāʾ. Hal itu didukung oleh pernyataan siswa saat wawancara penelitian 

berlangsung. Dari 25 hasil wawancara yang diperoleh, terdapat 18 orang siswa 

menyatakan hal yang sama bahwa faktor yang menyebabkan mereka sulit dalam 

pembelajaran imlāʾ adalah karena belum bisa membedakan bunyi-bunyi huruf 

hijaiyyah ketika didiktekan. 



103 
 

 

“Faktor kesulitan saya kak dalam pembelajaran imlāʾ itu karena belum bisa 

bedakan bunyi-bunyi huruf saat didiktekan ”.20 

 

Hasil wawancara yang lain dengan salah satu siswa terkait faktor-faktor 

terjadinya kesalahan siswa pada penulisan huruf hijaiyyah adalah sebagai 

berikut. 

“Belum bisa saya bedakan bunyi-bunyi huruf hijaiyyah kak”.21 

 

Dari hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa hampir semua siswa 

siswa kelas X Pesantren Tarbiyah Takalar mengatakan bahwa faktor lain yang 

menyebabkan siswa kesulitan dalam pembelajaran imlāʾ adalah karena belum bisa 

membedakan huruf hijaiyyah dan siswa kesulitan membedakan bunyi huruf-huruf 

yang hampir sama ketika didiktekan, apalagi saat guru yang mendiktekan kata atau 

kalimat tersebut suaranya kecil dan kurang jelas dalam menyebutkan hurufnya. 

Hal tersebut juga diperkuat dengan hasil observasi yang dilakukan oleh 

penulis. Dari hasil observasi diperoleh informasi bahwa kendala siswa kelas X 

Pesantren Tarbiyah Takalar saat didiktekan suatu kalimat belum bisa membedakan 

bunyi huruf hijaiyyah terkhusus bunyi-bunyi huruf yang hampir sama. Sehingga 

dari hasil observasi ini dapat memperkuat pernyataan siswa bahwa faktor kesulitan 

siswa dalam pembelajaran imlāʾ selain terletak pada keterbatasan gurunya di 

                                                             
20Rezky Utami Putri, Wawancara Tanggal 8 Juni 2021 
21Nur Mumtahana, Wawancara Tanggal 8 Juni 2021 
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sekolah, juga karena banyaknya siswa yang belum bisa membedakan bunyi huruf 

hijaiyyah yang memiliki bunyi yang hampir sama ketika didiktekan. 

Untuk menghindari kesalahan tersebut terjadi, sebaiknya peserta didik 

memahami dengan baik mengenai kaidah penulisan huruf hiijaiyyah, mengetahui 

huruf-huruf hijaiyyah dan bisa membedakan setiap huruf ketika didiktekan, oleh 

karena itu siswa memahami dengan baik mengenai makhorijul huruf. 

b) Siswa belum memahami dengan baik huruf-huruf yang boleh bersambung dan 

tidak boleh bersambung, belum bisa membedakan kapan kata penggalang kata 

tersebut dipisah dengan kata yang lain. Sebagian siswa belum bisa membedakan 

mana huruf yang boleh disambung dan mana huruf yang tidak boleh disambung. 

Selain itu siswa juga tidak bisa membedakan kapan suatu kata tersebut dapat 

disambung dan kapan harus dipisah. Hal itu didukung oleh pernyataan siswa saat 

wawancara penelitian berlangsung. Dari 25 hasil wawancara yang diperoleh, 

terdapat 3 orang siswa menyatakan hal yang sama bahwa faktor yang 

menyebabkan mereka sulit dalam pembelajaran imlāʾ adalah karena belum bisa 

bisa membedakan huruf-huruf yang boleh disambung dan yang tidak boleh 

disambung. 

“Saya sulit membedakan dimana harus berhenti menuliskan suatu kata 

sehingga sering terjadi kesalahan menyambungkan huruf-huruf yang tidak 

boleh disambung”.22 

 

                                                             
22Ananda Fatimah, Wawancara Tanggal 8 Juni 2021 
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Dari hasil wawancara terkait faktor-faktor kesulitan siswa dalam 

pembelajaran bahasa Arab khususnya pembelajaran imlā’ pada siswa kelas X 

Pesantren Tarbiyah Takalar dapat disimpulkan bahwa salah satu faktor yang 

dialami oleh siswa adalah karena beberapa siswa belum faham mengenai huruf-

huruf yang boleh bersambung dan tidak boleh bersambung, selain itu juga belum 

bisa membedakan kapan suatu kata tersebut dipisah dengan kata lain. 

Hal tersebut juga diperkuat dengan hasil observasi yang dilakukan oleh 

penulis. Dari hasil observasi diperoleh informasi bahwa kendala siswa kelas X 

Pesantren Tarbiyah Takalar dalam pembelajaran imlāʾ adalah karena sebagian 

siswa belum bisa membedakan mana huruf yang boleh bersambung dan tidak 

boleh bersambung, dan belum bisa membedakan kapan suatu kata tersebut dapat 

bersambung dan kapan harus dipisah.  

Sebaiknya untuk meminimalisir terjadinya kesalahan tersebut peserta didik 

lebih memahami dengan baik mengenai kaidah huruf yang boleh bersambung 

dan yang tidak boleh bersambung. Peserta didik sebaiknya lebih memahami 

huruf-huruf mana  saja yang bisa bersambung dengan huruf lain dan huruf yang 

tidak  boleh bersambung dengan huruf yang lain. 

c) Siswa belum faham mengenai harakat panjang, khususnya penulisan alif 

maqsurah dan alif mamdudah. Hal itu didukung oleh pernyataan siswa saat 

wawancara penelitian berlangsung. Dari 25 hasil wawancara yang diperoleh, 

terdapat 3 orang siswa menyatakan hal yang sama bahwa faktor yang 
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menyebabkan mereka sulit dalam pembelajaran imlāʾ adalah karena belum 

faham mengenai harakat panjang dalam bahasa Arab khususnya penulisan alif 

maqsurah dan alif mamdudah. Seperti pada hasil wawancara penulis dengan 

siswa berikut  ini: 

“Saya sulit membedakan antara harakat panjang dalam bahasa Arab, seperti 

harakat panjang yang menggunakan alif maqsurah dan alif mamdudah.”23 

 

Dari hasil wawancara tersebut diatas, dapat disimpulkan bahwa salah satu 

faktor terjadinya kesalahan pada kaidah penulisan harakat siswa kelas X 

Pesantren Tarbiyah Takalar disebabkan karena beberapa siswa kurang faham 

mengenai harakat panjang terkhusus untuk penulisan alif maqsurah dan alif 

mamdudah sehingga masih terjadi kesalahan pada kaidah ini. 

Sebaiknya untuk meminimalisir terjadinya kesalahan tersebut, peserta didik 

memahami dengan baik mengenai kaidah penulisan harakat khususnya dalam 

penulisan harakat panjang seperti penulisan alif maqsurah dan alif mamdudah.  

d) Siswa kesulitan memahami kaidah alif lām syamsiyyah dan alif lām qamariyyah 

bahkan belum mengetahui huruf-huruf yang termasuk alif lām syamsiyyah dan 

alif lām qamariyyah. Sebagian siswa masih belum bisa membedakan antara 

huruf-huruf alif lām syamsiyyah dan alif lām qamariyyah ketika didiktekan. 

Banyak siswa yang tidak menuliskan alif lām pada huruf-huruf syamsiyyah. 

Dari hasil lembar kerja imlāʾ menyimak siswa diperoleh informasi bahwa pada 

                                                             
23Nur Mumtahana, Wawancara Tanggal 8 Juni 2021 
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kata َطَّبِيْبُ ال  siswa menulis kata tersebut tanpa memberi alif lām diawal kata. 

Sama halnya pada hasil wawancara dengan siswa berikut  ini, siswa belum bisa 

membedakan huruf-huruf alif lām syamsiyyah dan alif lām qamariyyah : 

“Saya belum faham dan belum bisa membedakan huruf-huruf yang termasuk 

huruf syamsiyyahh dan huruf qomariyyah”.24 

 

Dari hasil wawancara tersebut dapat penulis simpulkan bahwa faktor 

terjadinya kesalahan dalam pembelajaran imlā’ siswa kelas X Pesantren 

Tarbiyah Takalar pada kaidah alif lām syamsiyyah dan alif lām qamariyyah 

disebabkan karena siswa belum faham mengenai huruf-huruf alif lām 

syamsiyyah dan alif lām qamariyyah dan juga belum bisa membedakan huruf-

huruf yang termasuk alif lām syamsiyyah dan alif lām qamariyyah sehingga 

masih terjadi kesalahan pada kaidah ini. 

Sebaiknya untuk meminimalisir terjadinya kesalahan tersebut peserta didik 

lebih memperhatikan mengenai kaidah alif lām syamsiyyah dan alif lām 

qamariyyah, dan bisa membedakan huruf-huruf mana saja yang termasuk alif 

lām syamsiyyah dan huruf yang termasuk alif lām qamariyyah. 

e) Hampir semua siswa belum faham dengan baik kaidah mengenai penulisan 

hamzah qaṭʿi dan hamzah waṣal. Siswa masih belum faham mengenai penulisan 

hamzah waṣal dan hamzah qaṭʿi, khususnya dalam menuliskan hamzah qaṭʿi. 

                                                             
24Nurfitriani Syam, Wawancara Tanggal 8 Juni 2021 
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Dari hasil lembar kerja imlāʾ menyimak siswa diperoleh informasi bahwa pada 

kata  ِلَىإ  hampir semua siswa menulis  kata tersebut tanpa memberi hamzah qaṭʿi 

pada huruf alif diawal kata. Sama halnya pada hasil wawancara dengan siswa 

berikut ini, semua siswa memiliki jawaban yang sama yaitu tidak memahami 

tentang kaidah hamzah waṣal dan hamzah qaṭʿi. 

“Kaidah penulisan hamzah kak saya sama sekali belum faham, apalagi 

mengenai penulisan hamzah qaṭʿi saya belum faham dan belum tau tentang 

kaidah tersebut meskipun telah diajarkan oleh guru mata pelajaran bahasa 

Arab”. 25 

 

Dari hasil wawancara tersebut dapat penulis simpulkan bahwa salah satu 

faktor terjadinya kesalahan pada kaidah penulisan hamzah siswa kelas X 

Pesantren Tarbiyah Takalar adalah karena hampir semua siswa belum paham 

terkait dengan kaidah-kaidah pada penulisan hamzah waṣal dan hamzah qaṭʿi 

sehingga masih terjadi kesalahan pada kaidah ini. 

Sebaiknya untuk meminimalisir terjadinya kesalahan, peserta didik lebih 

memperhatikan kembali mengenai kaidah penulisan hamzah yang telah 

diajarkan oleh guru, khusunya pada kaidah penulisan hamzah qaṭʿi. 

                                                             
25Desty Melanie, Wawancara Tanggal 8 Juni 2021 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

1. Bentuk kesalahan imlāʾ menyimak siswa terletak pada lima kaidah penulisan yaitu 

penulisan huruf hijaiyyah, penulisan huruf yang boleh bersambung dan huruf yang 

tidak boleh bersambung, penulisan harakat, penulisan alif lām syamsiyyah dan alif 

lām qamariyyah, dan penulisan Hamzah. 

2. Persentase kesalahan yang dilakukan oleh siswa sebanyak 539 kesalahan. Kesalahan 

pada huruf hijaiyah dengan persentase 5,74%, kesalahan pada huruf yang boleh dan 

tidak boleh disambung dengan persentase 1,05%, kesalahan pada harakat dengan 

persentase 8%, kesalahan pada alif lam syamsiyah dan alif lam qamariyah dengan 

persentase 23,63%, dan kesalahan pada huruf hamzah dengan persentase 20,85%. 

3. Faktor yang menyebabkan terjadinya kesalahan, yaitu faktor pendidik dimana 

siswa kesulitan dalam menulis kalimat ketika didiktekan karena guru yang 

mendiktekan kalimat tersebut suaranya kecil, mendiktekan kalimat dengan cepat, 

dan pengucapan hurufnya kurang jelas. Selanjutnya yaitu faktor peserta didik 

dimana siswa belum memahami dengan baik lima kaidah yan telah diajarkan, 

diantaranya kaidah huruf hijaiyyah, huruf yang boleh bersambung dan tidak boleh 

bersambung, kaidah penulisan harakat, kaidah alif lām syamsiyyah dan alif lām 

qamariyyah, dan kaidah mengenai penulisan hamzah qaṭʿi dan hamzah waṣal. 
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B. Implikasi Penelitian 

Penelitian ini berimplikasi untuk menambah khazanah ilmu pengetahuan 

dalam bidang bahasa Arab. Selain itu juga dapat berimplikasi sebagai bahan untuk 

memberikan sumbangsih yang menjadi acuan untuk peneliti selanjutnya dengan 

memperhatikan keterbatasan-keterbatasan pada penelitian ini seperti dokumentasi 

yang diperoleh terbatas dan hanya berupa dokumentasi dalam kurung waktu yang 

dekat, akan lebih baik jika peneliti selanjutnya menggunakan triangulasi sumber untuk 

keabsahan suatu data. Dan penelitian ini juga dapat berimplikasi sebagai bahan 

masukan dalam proses pembelajaran dan dapat meningkatkan kemampuan siswa 

dalam imlāʾ. Penelitian ini juga diharapkan dapat membantu guru untuk mengetahui 

jenis kesalahan yang sering dilakukan oleh siswa dan faktor-faktor yang menyebabkan 

terjadinya kesalahan dalam imlāʾ. Adapun solusi yang diberikan oleh peneliti untuk 

Pesantren Tarbiyah Takalar yaitu sebaiknya peserta didik diberikan kelas intensif bagi 

peserta didik yang masih kurang dalam imlāʾ sehingga dapat mengurangi terjadinya 

kesalahan yang berulang-ulang pada kaidah imlāʾ. Selain itu kompetensi guru mata 

pelajaran juga perlu ditingkatkan dalam proses pembelajaran bahasa Arab.  
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LAMPIRAN 1 

INSTRUMEN OBSERVASI 

PEDOMAN OBSERVASI MENGENAI  

PEMBELAJARAN MENULIS BAHASA ARAB SISWA KELAS X PESANTREN 

TARBIYAH TAKALAR 

Pedoman observasi dalam penelitian ini bertujuan untuk memandu peneliti untuk 

memperoleh informasi yang jelas dari subjek penelitian mengenai pembelajaran 

menulis siswa kelas X Pesantren Tarbiyah Takalar dalam pembelajaran bahasa Arab. 

I. Tujuan Observasi 

Untuk mengetahui secara mendalam mengenai pembelajaran menulis siswa kelas X 

Pesantren Tarbiyah Takalar dalam pembelajaran bahasa Arab.  

II. Jenis Observasi  

Jenis observasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi participant 

dimana peneliti terlibat langsung dalam mengamati pembelajaran menulis siswa kelas 

X Pesantren Tarbiyah Takalar dalam pembelajaran bahasa Arab. 

III. Data yang Diperlukan 

Data yang diperlukan adalah segala informasi yang berkontribusi untuk menjawab 

masalah penelitian mengenai pembelajaran menulis siswa kelas X Pesantren Tarbiyah 

Takalar dalam pembelajaran bahasa Arab.  

IV. Alat Bantu 

Alat bantu observasi dalam penelitian ini adalah buku catatan, dan format observasi.  

V. Indikator Observasi 

1) Tujuan pembelajaran menulis siswa kelas X Pesantren Tarbiyah Takalar. 

2) Aspek-aspek yang diajarkan pada pembelajaran menulis siswa kelas X Pesantren 

Tarbiyah Takalar. 



 
 

 
 

3) Kaidah-kaidah imlāʾ yang diajarkan pada pembelajaran menulis siswa kelas X 

Pesantren Tarbiyah Takalar. 

4) Hasil belajar pembelajaran imlāʾ  

VI. Format Obsevasi/Pengamatan Pembelajaran Menulis Siswa Kelas X Pesantren 

Tarbiyah Takalar. 

Petunjuk Pengisian 

Berilah penilaian dengan memberi keterangan pada kolom deskripsi berdasarkan 

pengamatan yang dilakukan.  

No. Aspek Pengamatam Deskripsi Pengamatan 

1. 
Tujuan pembelajaran menulis siswa kelas X 

Pesantren Tarbiyah Takalar 
 

2. 

Bentuk kegiatan pembelajaran menulis 

siswa kelas X Pesantren Tarbiyah Takalar.  

3. 

Aspek-aspek yang diajarkan pada 

pembelajaran menulis siswa kelas X 

Pesantren Tarbiyah Takalar. 

 

4. 

Kaidah-kaidah imlāʾ yang diajarkan pada 

pembelajaran menulis siswa kelas X 

Pesantren Tarbiyah Takalar 

 

5. 

Siswa mampu membedakan antara bunyi 

huruf Hijaiyyah yang satu dengan yang 

lainnya ketika didiktekan  

 

6. 

Siswa mampu membedakan antara huruf-

huruf yang boleh disambung dan yang tidak 

boleh disambung ketika didiktekan 

 

7. 

Siswa mampu membedakan dan menulis 

harakat pendek, harakat panjang, harakat 

tanwin, dan harakat tasydid ketika 

didiktekan 

 

8. 

Siswa mampu menulis huruf-huruf alif lām 
syamsiyyah dan alif lām qamariyyah ketika 

didiktekan. 
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9. 

Siswa mampu menulis hamzah waṣal dan 

hamzah qaṭʿi,  dan penulisan hamzah di 

awal, tengah, dan akhir kata ketika 

didiktekan. 

 

 

 



 
 

 
 

INSTRUMEN WAWANCARA 

PEDOMAN WAWANCARA 

Pedoman wawancara dalam penelitian ini bertujuan untuk memandu peneliti untuk 

memperoleh informasi yang jelas dari subjek penelitian tentang faktor-faktor 

penyebab terjadinya kesalahan imlāʾ menyimak yang dilakukan siswa kelas X 

Pesantren Tarbiyah Takalar . 

I. Permasalahan 

Faktor-faktor apa yang menyebabkan terjadinya kesalahan imlāʾ menyimak yang 

dilakukan siswa kelas X Pesantren Tarbiyah Takalar ? 

II. Tujuan Wawancara 

Mengungkap secara lebih mendalam mengenai faktor-faktor penyebab terjadinya 

kesalahan imlāʾ menyimak yang dilakukan siswa kelas X Pesantren Tarbiyah Takalar. 

III. Jenis Wawancara 

Jenis wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara semi 

terstruktur. 

IV. Langkah Pelaksanaan Wawancara 

1. Peneliti berkenalan dengan subjek penelitian yang akan diwawancarai serta membuat 

jadwal wawancara dengan setiap subjek penelitian. 

2. Peneliti mengambil dokumentasi hasil lembar kerja imlāʾ menyimak siswa.. 

3. Subjek penelitian diwawancarai berkaitan dengan hasil pekerjaannya. 

 



 
 

 
 

 

V. Indikator dan Materi Wawancara 

Adapun indikator-indikator dalam wawwancara ini yaitu faktor-faktor penyebab 

terjadinya kesalahan imlāʾ menyimak yang dilakukan siswa kelas X Pesantren 

Tarbiyah Takalar. 

Berikut ini adalah pertanyaan utama yang akan diajukan kepada subjek penelitian, jika 

diperlukan maka wawancara akan dikembangkan berdasarkan jawaban-jawaban 

sebelumnya yang diberikan oleh subjek penelitian: 

No. Pertanyaan Keterangan 

1. Kesulitan apa yang kamu hadapi 

dalam pembelajaran bahasa Arab 

khususnya pembelajaran imlāʾ ? 

 

2. Diantara 5 kaidah yang telah 

diajarkan oleh guru kamu, kaidah 

yang mana yang menurut kamu 

paling sulit ? 

 

3. Penulisan Huruf Hijaiyyah yang 

mana yang paling sulit bagi 

kamu? 

 

4. Apakah kamu sudah paham dalam 

tata cara menulis atau 

menyambung huruf- huruf 

hijaiyyah? 

 

5. Apakah kamu sudah paham 

mengenai harakat-harakat dalam 

bahasa Arab? 

 

6. Apakah kamu sudah bisa 

membedakan huruf-huruf yang 

mana saja yang termasuk huruf 

syamsiyyahh dan huruf 

qomariyyah ? 

 

 



 
 

 
 

 

 

 

7. Apakah kamu sudah faham 

mengenai penulisan hamzah qaṭʿi 
dan hamzah waṣal ketika 

didiktekan? 

 

 

 

Mengetahui: 

VALIDATOR I: 

Dr. Hamka, M. Th.I. ( ) 

 

VALIDATOR II: 

Dr. Sitti Aisyah Chalik, S.Ag., M.Pd   

 

 

 



 
 

 
 

INSTRUMEN DOKUMENTASI HASIL LEMBAR KERJA SISWA 
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LAMPIRAN 2 

HASIL OBSERVASI  

Petunjuk Pengisian 

Berilah penilaian dengan memberi keterangan pada kolom deskripsi 

berdasarkan pengamatan yang dilakukan.  

No. Aspek Pengamatam Deskripsi Pengamatan 

1. 
Tujuan pembelajaran menulis siswa kelas X 

Pesantren Tarbiyah Takalar 

Berdasarkan Lembar Rencana Pelaksanaan 

Pembelajaran siswa kelas X Pesantren Tarbiyah 

Takalar diperoleh informasi bahwa tujuan 

pembelajarannya adalah “Setelah mengamati, 

menanya, mengeksplorasi, mengasosiasi dan 

mengkomunikasikan peserta didik mampu 

mendengar, bercakap, membaca dan menulis 

dengan bahasa Arab yang berkaitan dengan 

topik:  المهنةوالنظام”. Berdasarkan RPP (Rencana 

Pelaksanaan Pembelajaran) tersebut merupakan 

tujuan dari pembelajaran bahasa Arab secara 

umum. Untuk pembelajaran menulis imlāʾ tidak 

dijelaskan secara umum pada RPP kelas X 

Pesantren Tarbiyah Takalar, karena tidak ada 

mata pelajaran khusus untuk pembelajaran imlāʾ 
itu sendiri, namun masuk pada mata pelajaran 

bahasa Arab. Namun dapat diketahui tujuan dari 

pembelajaran imlāʾ yaitu agar siswa dapat 

menulis huruf, kata, maupun kalimat dalam 

bahasa Arab dengan baik dan benar sesuai 

dengan kaidah yang telah diajarkan. 

2. 

Bentuk kegiatan pembelajaran menulis 

siswa kelas X Pesantren Tarbiyah Takalar. 

Bentuk kegiatan pembelajaran menulis siswa 

kelas X Pesantren Tarbiyah Takalar dapat dilihat 

pada RPP yang dilampirkan. Guru biasanya 

menjelaskan terlebih dahulu mengenai kaidah 

imlāʾ yang akan diajarkan, setelah semua kaidah 

diajarkan, kemudian siswa diberikan tes berupa 

imlāʾ menyimak dimana guru akan mendiktekan  

beberapa kalimat kemudian siswa menuliskan 

kalimat yang didiktekan di atas kertas dengan 

memperhatikan kaidah-kaidah yang telah 

dipelajari. 



 
 

 
 

3. 

Aspek-aspek yang diajarkan pada 

pembelajaran menulis siswa kelas X 

Pesantren Tarbiyah Takalar. 

Aspek yang diajarkan pada pembelajaran 

menulis siswa kelas X Pesantren Tarbiyah 

Takalar yaitu menulis imlāʾ, dimana siswa 

diharapkan menuliskan huruf sesuai posisinya 

dengan benar dalam kata untuk menjaga 

terjadinya kesalahan mereka. Selain menulis 

imlāʾ siswa juga diajarkan menganai menulis 

kaligrafi (khat) 

4. 

Kaidah-kaidah imlāʾ yang diajarkan pada 

pembelajaran menulis siswa kelas X 

Pesantren Tarbiyah Takalar 

Ada lima kaidah yang diajarkan pada 

pembelajaran menulis khususnya menulis imlāʾ 
pada kelas X Pesantren Tarbiyah Takalar, yaitu 

kaidah huruf hijaiyyah, kaidah huruf yang boleh 

disambung dan yang tidak boleh disambung, 

kaidah penulisan harakat, kaidah alif lām 
syamsiyyah dan alif lām qamariyyah, dan kaidah 

penulisan hamzah. 

5. 

Siswa mampu membedakan antara bunyi 

huruf Hijaiyyah yang satu dengan yang 

lainnya ketika didiktekan  

Siswa belum mampu dalam membedakan bunyi 

huruf-huruf hijaiyyah, khususnya huruf-huruf 

yang memiliki bunyi yang hampir sama, dan 

huruf yang memiliki bentuk yang sama. 

Kendala siswa saat didiktekan suatu kalimat, 

belum bias membedakan antara bunyi huruf 

yang satu dengan yang lainnya seperti bunyi 

huruf أ dan ع, huruf ذ dan ز, huruf ذ dan ز, dan 

huruf س, dan huruf-huruf lainnya. 

6. 

Siswa mampu membedakan antara huruf-

huruf yang boleh disambung dan yang tidak 

boleh disambung ketika didiktekan 

Sebagian siswa belum bisa membedakan mana 

huruf yang boleh disambung dan mana huruf 

yang tidak boleh disambung. Selain itu siswa 

juga tidak bisa membedakan kapan suatu kata 

tersebut dapat disambung dan kapan harus 

dipisah. Masih banyak siswa yang 

menyambungkan antara dua kata seperti لِ يُ عَا
مَرْضَىجُلْ   dimana kata tersebut seharusnya 

dipisah dan beberapa huruf juga yang 

seharusnya disambung namun siswa memisah 

huruf tersebut. 

7. 

Siswa mampu membedakan dan menulis 

harakat pendek, harakat panjang, harakat 

tanwin, dan harakat tasydid ketika 

didiktekan 

Untuk penulisan harakat pendek seperti harakat 

fathah, kasroh, dan dhommah, siswa sudah bisa 

membedakan. Namun untuk penulisan harakat 

panjang siswa belum bisa membedakan antara 

alif maqsurah dan alif mamdudah. Dan juga 



 
 

 
 

penambahan huruf ya dan  huruf wau untuk 

harakat panjang kasroh, dan dhommah. 

8. 

Siswa mampu menulis huruf-huruf alif lām 
syamsiyyah dan alif lām qamariyyah ketika 

didiktekan. 

Sebagian siswa masih belum bisa membedakan 

antara huruf-huruf alif lām syamsiyyah dan alif 
lām qamariyyah ketika didiktekan. Banyak 

siswa yang tidak menuliskan alif lām pada 

huruf-huruf syamsiyyah. 

9. 

Siswa mampu menulis hamzah waṣal dan 

hamzah qaṭʿi, dan penulisan hamzah di 

awal, tengah, dan akhir kata ketika 

didiktekan. 

Siswa masih belum faham mengenai penulisan 

hamzah waṣal dan hamzah qaṭʿi, khususnya 

dalam menuliskan hamzah qaṭʿi. 

 



 
 

 
 

LAMPIRAN 3  
RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

 
Sekolah :  SMA/MA Pesantren       

Tarbiyah Takalar 
Mata Pelajaran :  BAHASA ARAB 

Kelas/Semester :  X / 2 
Alokasi Waktu : 2  x 45 menit 

KD                    : 3.1  dan  4.1,4.2,4.3 
Pertemuan ke  : 1 

Materi : المهنةوالنظام 
 

A, TUJUAN 
 

Setelah mengamati, menanya, mengeksplorasi, mengasosiasi dan mengkomunikasikan peserta didik 
mampu mendengar, bercakap, membaca dan menulis dengan bahasa Arab yang berkaitan dengan topik:  
 المهنةوالنظام

 
B, LANGKAH-LANGKAH PEMBELAJARAN 
 

Media :  
 Worksheet atau lembar kerja (siswa) 
 Lembar penilaian 
 LCD Proyektor/ Slide presentasi (ppt) 

Alat/Bahan : 
 Penggaris, spidol, papan tulis 
 Laptop & infocus 

 
 

PENDAHULUAN  Peserta didik memberi salam, berdoa, menyanyikan lagu nasional ( PPK) 
 Guru mengecek kehadiran peserta didik dan memberi motivasi (yel-yel/ice breaking) 
 Guru menyampaikan tujuan dan manfaat pembelajaran tentang topik yang akan diajarkan 
 Guru menyampaikan garis besar cakupan materi dan langkah pembelajaran 

 

K
E

G
IA

T
A

N
 I

N
T

I 

Kegiatan Literasi Peserta didik diberi motivasi dan panduan untuk melihat, mengamati, membaca dan 
menuliskannya kembali. Mereka diberi tayangan dan bahan bacaan terkait materi 
Menjelaskan isi teks yang didengar yang berkaitan: المهنةوالنظام 
 

Critical Thinking  Guru memberikan kesempatan untuk mengidentifikasi sebanyak mungkin hal yang belum 
dipahami, dimulai dari pertanyaan faktual sampai ke pertanyaan yang bersifat hipotetik. 
Pertanyaan ini harus tetap berkaitan dengan materi Menjelaskan isi teks yang didengar yang 
berkaitan: المهنةوالنظام 
 

Collaboration Peserta didik dibentuk dalam beberapa kelompok untuk mendiskusikan, mengumpulkan 
informasi, mempresentasikan ulang, dan saling bertukar informasi mengenai Menjelaskan isi 
teks yang didengar yang berkaitan: المهنةوالنظام 
 

Communication Peserta didik mempresentasikan hasil kerja kelompok atau individu secara klasikal, 
mengemukakan pendapat atas presentasi yang dilakukan kemudian ditanggapi kembali oleh 
kelompok atau individu yang mempresentasikan 
 

Creativity Guru dan peserta didik membuat kesimpulan tentang hal-hal yang telah dipelajari terkait 
Menjelaskan isi teks yang didengar yang berkaitan: المهنةوالنظام Peserta didik kemudian diberi 
kesempatan untuk menanyakan kembali hal-hal yang belum dipahami 
 

PENUTUP  Guru bersama peserta didik  merefleksikan  pengalaman belajar  
 Guru memberikan penilaian lisan secara acak dan singkat 
 Guru menyampaikan rencana pembelajaran pada pertemuan berikutnya dan berdoa 

 
C, PENILAIAN 
 

- Sikap  : Lembar pengamatan,              - Pengetahuan : LK peserta didik,                 -  Ketrampilan: Kinerja & observasi diskusi 

 

Mengetahui,       Takalar , 20 Mei 2021 
Kepala Sekolah       Guru Mata Pelajaran 
 

ABDUL SALAM SAU, S.Pd.      IRHANA, S.Pd. 
NIP. 196902182007011018      NIP.  
 
 



 
 

 
 

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 
 

Sekolah : SMA/MA Pesantren       
Tarbiyah Takalar  

Mata Pelajaran :  BAHASA ARAB 

Kelas/Semester :  X / 2 
Alokasi Waktu : 2  x 45 menit 

KD                    : 3.1  dan  4.1,4.2,4.3 
Pertemuan ke  : 2 

Materi : المهنةوالنظام 
 

A, TUJUAN 
 

Setelah mengamati, menanya, mengeksplorasi, mengasosiasi dan mengkomunikasikan peserta didik 
mampu mendengar, bercakap, membaca dan menulis dengan bahasa Arab yang berkaitan dengan topik:  
 المهنةوالنظام

 
B, LANGKAH-LANGKAH PEMBELAJARAN 
 

Media :  
 Worksheet atau lembar kerja (siswa) 
 Lembar penilaian 
 LCD Proyektor/ Slide presentasi (ppt) 

Alat/Bahan : 
 Penggaris, spidol, papan tulis 
 Laptop & infocus 

 
 

PENDAHULUAN  Peserta didik memberi salam, berdoa, menyanyikan lagu nasional ( PPK) 
 Guru mengecek kehadiran peserta didik dan memberi motivasi (yel-yel/ice breaking) 
 Guru menyampaikan tujuan dan manfaat pembelajaran tentang topik yang akan diajarkan 
 Guru menyampaikan garis besar cakupan materi dan langkah pembelajaran 

 

K
E

G
IA

T
A

N
 I

N
T

I 

Kegiatan Literasi Peserta didik diberi motivasi dan panduan untuk melihat, mengamati, membaca dan 
menuliskannya kembali. Mereka diberi tayangan dan bahan bacaan terkait materi 
Menerapkan percakapan terkait topik :  المهنةوالنظام 
 

Critical Thinking  Guru memberikan kesempatan untuk mengidentifikasi sebanyak mungkin hal yang belum 
dipahami, dimulai dari pertanyaan faktual sampai ke pertanyaan yang bersifat hipotetik. 
Pertanyaan ini harus tetap berkaitan dengan materi Menerapkan percakapan terkait topik :  
 المهنةوالنظام
 

Collaboration Peserta didik dibentuk dalam beberapa kelompok untuk mendiskusikan, mengumpulkan 
informasi, mempresentasikan ulang, dan saling bertukar informasi mengenai Menerapkan 
percakapan terkait topik :  المهنةوالنظام 
 

Communication Peserta didik mempresentasikan hasil kerja kelompok atau individu secara klasikal, 
mengemukakan pendapat atas presentasi yang dilakukan kemudian ditanggapi kembali oleh 
kelompok atau individu yang mempresentasikan 
 

Creativity Guru dan peserta didik membuat kesimpulan tentang hal-hal yang telah dipelajari terkait 
Menerapkan percakapan terkait topik :  المهنةوالنظام Peserta didik kemudian diberi kesempatan 
untuk menanyakan kembali hal-hal yang belum dipahami 
 

PENUTUP  Guru bersama peserta didik  merefleksikan  pengalaman belajar  
 Guru memberikan penilaian lisan secara acak dan singkat 
 Guru menyampaikan rencana pembelajaran pada pertemuan berikutnya dan berdoa 

 
C, PENILAIAN 
 

- Sikap  : Lembar pengamatan,              - Pengetahuan : LK peserta didik,                 -  Ketrampilan: Kinerja & observasi diskusi 

 

Mengetahui,       Takalar , 20 Mei 2021 
Kepala Sekolah       Guru Mata Pelajaran 
 

 

ABDUL SALAM SAU, S.Pd.      IRHANA, S.Pd. 
NIP. 196902182007011018      NIP.  
 



 
 

 
 

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 
 

Sekolah : SMA/MA Pesantren       
Tarbiyah Takalar  

Mata Pelajaran :  BAHASA ARAB 

Kelas/Semester :  X / 2 
Alokasi Waktu : 2  x 45 menit 

KD                    : 3.1  dan  4.1,4.2,4.3 
Pertemuan ke  : 3 

Materi : المهنةوالنظام 
 

A, TUJUAN 
 

Setelah mengamati, menanya, mengeksplorasi, mengasosiasi dan mengkomunikasikan peserta didik 
mampu mendengar, bercakap, membaca dan menulis dengan bahasa Arab yang berkaitan dengan topik:  
 المهنةوالنظام

 
B, LANGKAH-LANGKAH PEMBELAJARAN 
 

Media :  
 Worksheet atau lembar kerja (siswa) 
 Lembar penilaian 
 LCD Proyektor/ Slide presentasi (ppt) 

Alat/Bahan : 
 Penggaris, spidol, papan tulis 
 Laptop & infocus 

 
 

PENDAHULUAN  Peserta didik memberi salam, berdoa, menyanyikan lagu nasional ( PPK) 
 Guru mengecek kehadiran peserta didik dan memberi motivasi (yel-yel/ice breaking) 
 Guru menyampaikan tujuan dan manfaat pembelajaran tentang topik yang akan diajarkan 
 Guru menyampaikan garis besar cakupan materi dan langkah pembelajaran 

 

K
E

G
IA

T
A

N
 I

N
T

I 

Kegiatan Literasi Peserta didik diberi motivasi dan panduan untuk melihat, mengamati, membaca dan 
menuliskannya kembali. Mereka diberi tayangan dan bahan bacaan terkait materi 
Menerangkan isi teks bacaan yang terkait topik :  المهنةوالنظام 
 

Critical Thinking  Guru memberikan kesempatan untuk mengidentifikasi sebanyak mungkin hal yang belum 
dipahami, dimulai dari pertanyaan faktual sampai ke pertanyaan yang bersifat hipotetik. 
Pertanyaan ini harus tetap berkaitan dengan materi Menerangkan isi teks bacaan yang 
terkait topik :  المهنةوالنظام 
 

Collaboration Peserta didik dibentuk dalam beberapa kelompok untuk mendiskusikan, mengumpulkan 
informasi, mempresentasikan ulang, dan saling bertukar informasi mengenai Menerangkan 
isi teks bacaan yang terkait topik :  المهنةوالنظام 
 

Communication Peserta didik mempresentasikan hasil kerja kelompok atau individu secara klasikal, 
mengemukakan pendapat atas presentasi yang dilakukan kemudian ditanggapi kembali oleh 
kelompok atau individu yang mempresentasikan 
 

Creativity Guru dan peserta didik membuat kesimpulan tentang hal-hal yang telah dipelajari terkait 
Menerangkan isi teks bacaan yang terkait topik :  المهنةوالنظام Peserta didik kemudian diberi 
kesempatan untuk menanyakan kembali hal-hal yang belum dipahami 
 

PENUTUP  Guru bersama peserta didik  merefleksikan  pengalaman belajar  
 Guru memberikan penilaian lisan secara acak dan singkat 
 Guru menyampaikan rencana pembelajaran pada pertemuan berikutnya dan berdoa 

 
C, PENILAIAN 
 

- Sikap  : Lembar pengamatan,              - Pengetahuan : LK peserta didik,                 -  Ketrampilan: Kinerja & observasi diskusi 

 

Mengetahui,       Takalar , 20 Mei 2021 
Kepala Sekolah       Guru Mata Pelajaran 
 

 

ABDUL SALAM SAU, S.Pd.      IRHANA, S.Pd. 
NIP. 196902182007011018      NIP.  
 



 
 

 
 

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 
 

Sekolah : SMA/MA Pesantren       
Tarbiyah Takalar  

Mata Pelajaran :  BAHASA ARAB 

Kelas/Semester :  X / 2 
Alokasi Waktu : 2  x 45 menit 

KD                    : 3.1  dan  4.1,4.2,4.3 
Pertemuan ke  : 4 

Materi : المهنةوالنظام 
 

A, TUJUAN 
 

Setelah mengamati, menanya, mengeksplorasi, mengasosiasi dan mengkomunikasikan peserta didik 
mampu mendengar, bercakap, membaca dan menulis dengan bahasa Arab yang berkaitan dengan topik:  
 المهنةوالنظام

 
B, LANGKAH-LANGKAH PEMBELAJARAN 
 

Media :  
 Worksheet atau lembar kerja (siswa) 
 Lembar penilaian 
 LCD Proyektor/ Slide presentasi (ppt) 

Alat/Bahan : 
 Penggaris, spidol, papan tulis 
 Laptop & infocus 

 
 

PENDAHULUAN  Peserta didik memberi salam, berdoa, menyanyikan lagu nasional ( PPK) 
 Guru mengecek kehadiran peserta didik dan memberi motivasi (yel-yel/ice breaking) 
 Guru menyampaikan tujuan dan manfaat pembelajaran tentang topik yang akan diajarkan 
 Guru menyampaikan garis besar cakupan materi dan langkah pembelajaran 
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Kegiatan Literasi Peserta didik diberi motivasi dan panduan untuk melihat, mengamati, membaca dan 
menuliskannya kembali. Mereka diberi tayangan dan bahan bacaan terkait materi Menyusun 
teks tulis yang terkait topik :  المهنةوالنظام 
 

Critical Thinking  Guru memberikan kesempatan untuk mengidentifikasi sebanyak mungkin hal yang belum 
dipahami, dimulai dari pertanyaan faktual sampai ke pertanyaan yang bersifat hipotetik. 
Pertanyaan ini harus tetap berkaitan dengan materi Menyusun teks tulis yang terkait topik :  
 المهنةوالنظام
 

Collaboration Peserta didik dibentuk dalam beberapa kelompok untuk mendiskusikan, mengumpulkan 
informasi, mempresentasikan ulang, dan saling bertukar informasi mengenai Menyusun teks 
tulis yang terkait topik :  المهنةوالنظام 
 

Communication Peserta didik mempresentasikan hasil kerja kelompok atau individu secara klasikal, 
mengemukakan pendapat atas presentasi yang dilakukan kemudian ditanggapi kembali oleh 
kelompok atau individu yang mempresentasikan 
 

Creativity Guru dan peserta didik membuat kesimpulan tentang hal-hal yang telah dipelajari terkait 
Menyusun teks tulis yang terkait topik :  المهنةوالنظام Peserta didik kemudian diberi kesempatan 
untuk menanyakan kembali hal-hal yang belum dipahami 
 

PENUTUP  Guru bersama peserta didik  merefleksikan  pengalaman belajar  
 Guru memberikan penilaian lisan secara acak dan singkat 
 Guru menyampaikan rencana pembelajaran pada pertemuan berikutnya dan berdoa 

 
C, PENILAIAN 
 

- Sikap  : Lembar pengamatan,              - Pengetahuan : LK peserta didik,                 -  Ketrampilan: Kinerja & observasi diskusi 

 

Mengetahui,       Takalar , 20 Mei 2021 
Kepala Sekolah       Guru Mata Pelajaran 
 

 

ABDUL SALAM SAU, S.Pd.      IRHANA, S.Pd. 
NIP. 196902182007011018      NIP.  
 



 
 

 
 

PENILAIAN  
1.  Skala Sikap 

Guru melakukan penilaian terhadap peserta didik dalam kegiatan diskusi 

 

Pengamatan pada saat pelaksanaan diskusi. 

 

 

Aspek dan rubrik penilaian 

2.  Kejelasan dan kedalaman informasi. 

a.   Jika  kelompok  tersebut  dapat  memberikan  kejelasan  dan  kedalaman 
informasi lengkap dan sempurna, skor 30. 

b.  Jika kelompok tersebut dapat memberikan penjelasan dan kedalaman 
informasi lengkap dan  kurang sempurna, skor 20. 

c. Jika kelompok tersebut dapat memberikan penjelasan dan kedalaman 
informasi kurang lengkap, skor 10. 

3.  Keaktifan dalam diskusi. 

a.   Jika kelompok tersebut  berperan sangat aktif dalam diskusi, skor 30.  

b.  Jika kelompok tersebut berperan  aktif dalam diskusi, skor 20. 

c.   Jika kelompok tersebut kurang aktif dalam diskusi, skor 10. 

 

4.  Kejelasan dan kerapian presentasi 

a.   Jika kelompok tersebut dapat mempresentasikan dengan sangat jelas dan 
rapi, skor 40. 

b.  Jika kelompok tersebut dapat mempresentasikan dengan jelas dan rapi, 
skor 30. 

c.   Jika kelompok tersebut dapat mempresentasikan dengan sangat jelas dan 
kurang rapi, skor 20. 

d.  Jika kelompok tersebut dapat mempresentasikan dengan kurang   jelas 
dan  tidak rapi, skor 10. 

 

2.  Kolom “Unjuk Kerja” 

Kolom menyebutkan isi teks yang ada. 
Skor nilai: 

a.   Apabila peserta didik bisa menyebutkan isi teks secara lengkap, skor 2. b.   
Apabila peserta peserta didik hanya bisa menyebutkan sebagian isi teks , 

skor 1. 

Nilai = Skor yang diperoleh  x  100 

Skor maksimal 



 
 

 
 

 

3.  Kolom Pilihan Ganda dan Uraian. 

a. Pilihan ganda: jumlah jawaban benar x 1  (maksimal 10  x 1 = 10) 

b. Uraian: Rubrik Penilaian 

Nilai     :  Jumlah skor yang diperoleh (pilihan ganda dan Isian)  x 100 

90 

4.  Tugas/Portofolio 

Skor penilaian sebagai berikut: 

a.   Jika  peserta  didik  dapat  mengumpulkan  tugasnya  tepat  pada  waktu 
yang ditentukan dan perilaku yang diamati serta alasannya benar, nilai 

100. 

b.  Jika peserta didik dapat mengumpulkan tugasnya setelah waktu yang 
ditentukan dan perilaku yang diamati serta alasannya benar, nilai 90. 

c.   Jika peserta didik dapat mengumpulkan tugasnya setelah waktu yang 
ditentukan  dan  perilaku  yang  diamati  serta  alasannya    sedikit  ada 

kekurangan, nilai 80. 

 

Nilai akhir yang diperoleh oleh peserta didik adalah sebagai berikut : 

a. Jumlah nilai rata-rata pada kolom”Ayo berlatih” pilihan ganda/uraian dan 

tugas x 50%. 

b. Jumlah nilai rata-rata pada kolom diskusi, penerapan x 50%. 

Nilai akhir = nilai a + nilai b 

 

 



 
 

 
 

LAMPIRAN 4 

 HASIL WAWANCARA 

1. Nama Siswa: AB 

Berikut ini adalah pertanyaan utama yang akan diajukan kepada subjek penelitian, jika 

diperlukan maka wawancara akan dikembangkan berdasarkan jawaban-jawaban 

sebelumnya yang diberikan oleh subjek penelitian: 

No. Pertanyaan Keterangan 

1. Kesulitan apa yang kamu hadapi 

dalam pembelajaran bahasa Arab 

khususnya pembelajaran imlāʾ ? 

- Saat didiktekan susah untuk 

membedakan penyebutan huruf 

yang hampir sama bunyinya 

sehingga biasa terjadi kesalahan 

dalam penulisan. 

- Suara guru yng mendiktekan terlalu 

kecil dan terlalu cepat saat 

mendikte. 

2. Diantara 5 kaidah yang telah 

diajarkan oleh guru kamu, kaidah 

yang mana yang menurut kamu 

paling sulit ? 

- Penulisan alif lam syamsiyyah dan 

alif lam qomariyyah 

- Penulisan hamzah 

3. Penulisan Huruf Hijaiyyah yang 

mana yang paling sulit bagi 

kamu? 

Penulisan huruf ر dan د, tidak bisa 

membedakan ukurannya ketika ditulis 

sehingga biasa terjadi kesalahan 

4. Apakah kamu sudah paham dalam 

tata cara menulis atau 

menyambung huruf- huruf 

hijaiyyah? 

Saya sudah faham mengenai huruf-huruf 

yang boleh disambung dan tidak bleh 

disambung. 

5. Apakah kamu sudah paham 

mengenai harakat-harakat dalam 

bahasa Arab? 

Saya sudah mengenal harakat-harakat 

dalam bahasa Arab, seperti harakat fathah, 
kasroh, dan dhommah. 

6. Apakah kamu sudah bisa 

membedakan huruf-huruf yang 

mana saja yang termasuk huruf 

syamsiyyahh dan huruf 

qomariyyah ? 

Saya belum faham dan belum bisa 

membedakan huruf-huruf yang termasuk 

huruf syamsiyyahh dan huruf qomariyyah 

7. Apakah kamu sudah faham 

mengenai penulisan hamzah qaṭʿi 
Saya belum faham mengenai penulisan 

hamzah qaṭʿi dan hamzah waṣal 



 
 

 
 

dan hamzah waṣal ketika 

didiktekan? 

 

2. Nama Siswa: AK 

Berikut ini adalah pertanyaan utama yang akan diajukan kepada subjek penelitian, jika 

diperlukan maka wawancara akan dikembangkan berdasarkan jawaban-jawaban 

sebelumnya yang diberikan oleh subjek penelitian: 

No. Pertanyaan Keterangan 

1. Kesulitan apa yang kamu hadapi 

dalam pembelajaran bahasa Arab 

khususnya pembelajaran imlāʾ ? 

- Sulit membedakan kata dan 

tulisannya ketika didiktekan 

- Sulit menuliskan kata yang belum 

pernah dilihat tulisannya 

2. Diantara 5 kaidah yang telah 

diajarkan oleh guru kamu, kaidah 

yang mana yang menurut kamu 

paling sulit ? 

Semua kaidah tersebut terasa sulit, apalagi 

untuk menulis kalimat ketika didiktekan 

dengan memperhatikan lima kaidah 

tersebut. 

3. Penulisan Huruf Hijaiyyah yang 

mana yang paling sulit bagi 

kamu? 

Penulisan huruf أ dan ع, huruf ذ dan ز, huruf 

 tidak bisa dibedakan ,س dan huruf ,ز dan ذ

ketika didiktekan karena memiliki bunyi 

yang hampir sama sehingga biasa terjadi 

kesalahan. 

4. Apakah kamu sudah paham dalam 

tata cara menulis atau 

menyambung huruf- huruf 

hijaiyyah? 

Saya sudah faham mengenai huruf-huruf 

yang boleh disambung dan tidak bleh 

disambung. 

5. Apakah kamu sudah paham 

mengenai harakat-harakat dalam 

bahasa Arab? 

Saya sudah mengenal harakat-harakat 

dalam bahasa Arab, seperti harakat fathah, 
kasroh, dan dhommah. 

6. Apakah kamu sudah bisa 

membedakan huruf-huruf yang 

mana saja yang termasuk huruf 

syamsiyyahh dan huruf 

qomariyyah ? 

Saya belum faham dan belum bisa 

membedakan huruf-huruf yang termasuk 

huruf syamsiyyahh dan huruf qomariyyah 

7. Apakah kamu sudah faham 

mengenai penulisan hamzah qaṭʿi 
Saya belum faham mengenai penulisan 

hamzah qaṭʿi dan hamzah waṣal 



 
 

 
 

dan hamzah waṣal ketika 

didiktekan? 

 

3. Nama Siswa: ANN 

Berikut ini adalah pertanyaan utama yang akan diajukan kepada subjek penelitian, jika 

diperlukan maka wawancara akan dikembangkan berdasarkan jawaban-jawaban 

sebelumnya yang diberikan oleh subjek penelitian: 

No. Pertanyaan Keterangan 

1. Kesulitan apa yang kamu hadapi 

dalam pembelajaran bahasa Arab 

khususnya pembelajaran imlāʾ ? 

Sulit membedakan dimana harus berhenti 

menuliskan suatu kata sehingga sering 

terjadi kesalahan menyambungkan huruf-

huruf yang tidak boleh disambung 

2. Diantara 5 kaidah yang telah 

diajarkan oleh guru kamu, kaidah 

yang mana yang menurut kamu 

paling sulit ? 

Semua kaidah tersebut terasa sulit, apalagi 

untuk menulis kalimat ketika didiktekan 

dengan memperhatikan lima kaidah 

tersebut. 

3. Penulisan Huruf Hijaiyyah yang 

mana yang paling sulit bagi 

kamu? 

Belum bisa membedakan huruf ketika 

didiktekan karena memiliki bunyi yang 

hampir sama sehingga biasa terjadi 

kesalahan. 

4. Apakah kamu sudah paham dalam 

tata cara menulis atau 

menyambung huruf- huruf 

hijaiyyah? 

Saya sudah faham mengenai huruf-huruf 

yang boleh disambung dan tidak bleh 

disambung, yang dipahami hanya huruf ر 

dan ز. 

5. Apakah kamu sudah paham 

mengenai harakat-harakat dalam 

bahasa Arab? 

Saya belum bisa membedakan harakat-

harakat panjang, seperti kapan ditulis alif 
maqsuroh dan alif mamdudah dan harakat  

panjang yang lainnya. 

6. Apakah kamu sudah bisa 

membedakan huruf-huruf yang 

mana saja yang termasuk huruf 

syamsiyyahh dan huruf 

qomariyyah ? 

Saya belum faham dan belum bisa 

membedakan huruf-huruf yang termasuk 

huruf syamsiyyahh dan huruf qomariyyah 

7. Apakah kamu sudah faham 

mengenai penulisan hamzah qaṭʿi 
Saya belum faham mengenai penulisan 

hamzah qaṭʿi dan hamzah waṣal 



 
 

 
 

dan hamzah waṣal ketika 

didiktekan? 

 

4. Nama Siswa: ARV 

Berikut ini adalah pertanyaan utama yang akan diajukan kepada subjek penelitian, jika 

diperlukan maka wawancara akan dikembangkan berdasarkan jawaban-jawaban 

sebelumnya yang diberikan oleh subjek penelitian: 

No. Pertanyaan Keterangan 

1. Kesulitan apa yang kamu hadapi 

dalam pembelajaran bahasa Arab 

khususnya pembelajaran imlāʾ ? 

Suara guru yng mendiktekan terlalu kecil 

dan terlalu cepat saat mendikte. 

2. Diantara 5 kaidah yang telah 

diajarkan oleh guru kamu, kaidah 

yang mana yang menurut kamu 

paling sulit ? 

Semua kaidah tersebut terasa sulit, apalagi 

untuk menulis kalimat ketika didiktekan 

dengan memperhatikan lima kaidah 

tersebut. 

3. Penulisan Huruf Hijaiyyah yang 

mana yang paling sulit bagi 

kamu? 

Penulisan huruf أ dan ع, huruf ذ dan ز, huruf 

 tidak bisa dibedakan ,س dan huruf ,ز dan ذ

ketika didiktekan karena memiliki bunyi 

yang hampir sama sehingga biasa terjadi 

kesalahan. 

4. Apakah kamu sudah paham dalam 

tata cara menulis atau 

menyambung huruf- huruf 

hijaiyyah? 

Saya tidak terlalu faham mengenai huruf-

huruf yang boleh disambung dan tidak bleh 

disambung. 

5. Apakah kamu sudah paham 

mengenai harakat-harakat dalam 

bahasa Arab? 

Saya sudah mengenal harakat-harakat 

dalam bahasa Arab, seperti harakat fathah, 
kasroh, dan dhommah. 

6. Apakah kamu sudah bisa 

membedakan huruf-huruf yang 

mana saja yang termasuk huruf 

syamsiyyahh dan huruf 

qomariyyah ? 

Saya sudah pelajari tapi belum faham dan 

belum bisa membedakan huruf-huruf yang 

termasuk huruf syamsiyyahh dan huruf 

qomariyyah 

7. Apakah kamu sudah faham 

mengenai penulisan hamzah qaṭʿi 
Saya belum faham mengenai penulisan 

hamzah qaṭʿi dan hamzah waṣal 



 
 

 
 

dan hamzah waṣal ketika 

didiktekan? 

 

 

 

5. Nama Siswa: NFS 

Berikut ini adalah pertanyaan utama yang akan diajukan kepada subjek penelitian, jika 

diperlukan maka wawancara akan dikembangkan berdasarkan jawaban-jawaban 

sebelumnya yang diberikan oleh subjek penelitian: 

No. Pertanyaan Keterangan 

1. Kesulitan apa yang kamu hadapi 

dalam pembelajaran bahasa Arab 

khususnya pembelajaran imlāʾ ? 

- Sulit membedakan kata, huruf dan 

tulisannya ketika didiktekan 

- Sulit membedakan harakat-harakat 

dalam bahasa Arab, khususnya 

harakat panjang 

2. Diantara 5 kaidah yang telah 

diajarkan oleh guru kamu, kaidah 

yang mana yang menurut kamu 

paling sulit ? 

Semua kaidah tersebut terasa sulit dan 

belum faham, apalagi untuk menulis 

kalimat ketika didiktekan dengan 

memperhatikan lima kaidah tersebut. 

3. Penulisan Huruf Hijaiyyah yang 

mana yang paling sulit bagi 

kamu? 

Kurang bisa membedakan antara bunyi 

huruf yang hampir sama dan memiliki 

bentuk yang sama. 

4. Apakah kamu sudah paham dalam 

tata cara menulis atau 

menyambung huruf- huruf 

hijaiyyah? 

Saya belum faham mengenai huruf-huruf 

yang boleh disambung dan tidak bleh 

disambung. 

5. Apakah kamu sudah paham 

mengenai harakat-harakat dalam 

bahasa Arab? 

Saya sudah mempelajari harakat-harakat 

dalam bahasa Arab tapi belum faham, 

seperti harakat panjang, harakat pendek, 

tasydid, dan yang lainnya. 

6. Apakah kamu sudah bisa 

membedakan huruf-huruf yang 

mana saja yang termasuk huruf 

syamsiyyahh dan huruf 

qomariyyah ? 

Saya belum faham dan belum bisa 

membedakan huruf-huruf yang termasuk 

huruf syamsiyyahh dan huruf qomariyyah 



 
 

 
 

7. Apakah kamu sudah faham 

mengenai penulisan hamzah qaṭʿi 
dan hamzah waṣal ketika 

didiktekan? 

Saya belum faham mengenai penulisan 

hamzah qaṭʿi dan hamzah waṣal 

 

 

6. Nama Siswa: SMW 

Berikut ini adalah pertanyaan utama yang akan diajukan kepada subjek penelitian, jika 

diperlukan maka wawancara akan dikembangkan berdasarkan jawaban-jawaban 

sebelumnya yang diberikan oleh subjek penelitian: 

No. Pertanyaan Keterangan 

1. Kesulitan apa yang kamu hadapi 

dalam pembelajaran bahasa Arab 

khususnya pembelajaran imlāʾ ? 

- Sulit membedakan huruf yang 

hamper sama penyebutannya ketika 

didiktekan, seperti huruf ط dan ت. 

- Sulit dalam menulis harakat, tidak 

bisa membedakan antara alif 
maqsurah dan mamdudah. 

2. Diantara 5 kaidah yang telah 

diajarkan oleh guru kamu, kaidah 

yang mana yang menurut kamu 

paling sulit ? 

Semua kaidah tersebut terasa sulit, apalagi 

untuk menulis kalimat ketika didiktekan 

dengan memperhatikan lima kaidah 

tersebut. 

3. Penulisan Huruf Hijaiyyah yang 

mana yang paling sulit bagi 

kamu? 

Penulisan huruf ذ dan ز, huruf ذ dan ز, dan 

huruf س, huruf ط dan ت. tidak bisa 

dibedakan ketika didiktekan karena 

memiliki bunyi yang hampir sama sehingga 

biasa terjadi kesalahan. 

4. Apakah kamu sudah paham dalam 

tata cara menulis atau 

menyambung huruf- huruf 

hijaiyyah? 

Saya sudah faham sebagian mengenai 

huruf-huruf yang boleh disambung dan 

tidak boleh disambung. 

5. Apakah kamu sudah paham 

mengenai harakat-harakat dalam 

bahasa Arab? 

Saya belum faham mengenai harakat 

panjang khususnya pada penulisan alif 
maqsuroh dan alif mamdudah. 

6. Apakah kamu sudah bisa 

membedakan huruf-huruf yang 

mana saja yang termasuk huruf 

Saya belum faham dan belum bisa 

membedakan huruf-huruf yang termasuk 

huruf syamsiyyahh dan huruf qomariyyah 



 
 

 
 

syamsiyyahh dan huruf 

qomariyyah ? 

7. Apakah kamu sudah faham 

mengenai penulisan hamzah qaṭʿi 
dan hamzah waṣal ketika 

didiktekan? 

Saya belum faham mengenai penulisan 

hamzah qaṭʿi dan hamzah waṣal 

 

7. Nama Siswa: DM 

Berikut ini adalah pertanyaan utama yang akan diajukan kepada subjek penelitian, jika 

diperlukan maka wawancara akan dikembangkan berdasarkan jawaban-jawaban 

sebelumnya yang diberikan oleh subjek penelitian: 

No. Pertanyaan Keterangan 

1. Kesulitan apa yang kamu hadapi 

dalam pembelajaran bahasa Arab 

khususnya pembelajaran imlāʾ ? 

Sulit membedakan huruf yang memiliki 

bunyi yang sama 

2. Diantara 5 kaidah yang telah 

diajarkan oleh guru kamu, kaidah 

yang mana yang menurut kamu 

paling sulit ? 

Kaidah yang menurut saya paling sulit 

yaitu kaidah huruf hijaiyyah, alif lam 
syamsiyyah dan alif lam qomariyyah, dan 
penulisan huruf hamzah. 

3. Penulisan Huruf Hijaiyyah yang 

mana yang paling sulit bagi 

kamu? 

Penulisan huruf ذ dan ز, huruf ذ dan ز, dan 

huruf س, tidak bisa dibedakan ketika 

didiktekan karena memiliki bunyi yang 

hampir sama sehingga biasa terjadi 

kesalahan. 

4. Apakah kamu sudah paham dalam 

tata cara menulis atau 

menyambung huruf- huruf 

hijaiyyah? 

Saya sudah faham mengenai huruf-huruf 

yang boleh disambung dan tidak bleh 

disambung. 

5. Apakah kamu sudah paham 

mengenai harakat-harakat dalam 

bahasa Arab? 

Saya sudah mengenal harakat-harakat 

dalam bahasa Arab, seperti harakat fathah, 
kasroh, dan dhommah. 

6. Apakah kamu sudah bisa 

membedakan huruf-huruf yang 

mana saja yang termasuk huruf 

syamsiyyahh dan huruf 

qomariyyah ? 

Saya belum faham dan belum bisa 

membedakan huruf-huruf yang termasuk 

huruf syamsiyyahh dan huruf qomariyyah 



 
 

 
 

7. Apakah kamu sudah faham 

mengenai penulisan hamzah qaṭʿi 
dan hamzah waṣal ketika 

didiktekan? 

Saya belum faham mengenai penulisan 

hamzah qaṭʿi dan hamzah waṣal 

 

8. Nama Siswa: DF 

Berikut ini adalah pertanyaan utama yang akan diajukan kepada subjek penelitian, jika 

diperlukan maka wawancara akan dikembangkan berdasarkan jawaban-jawaban 

sebelumnya yang diberikan oleh subjek penelitian: 

No. Pertanyaan Keterangan 

1. Kesulitan apa yang kamu hadapi 

dalam pembelajaran bahasa Arab 

khususnya pembelajaran imlāʾ ? 

Sulit membedakan huruf yang memiliki 

bunyi yang sama ketika didiktekan 

2. Diantara 5 kaidah yang telah 

diajarkan oleh guru kamu, kaidah 

yang mana yang menurut kamu 

paling sulit ? 

Semua kaidah tersebut terasa sulit, apalagi 

untuk menulis kalimat ketika didiktekan 

dengan memperhatikan lima kaidah 

tersebut. 

3. Penulisan Huruf Hijaiyyah yang 

mana yang paling sulit bagi 

kamu? 

Penulisan huruf أ dan ع, huruf ذ dan ز, huruf 

 tidak bisa dibedakan ,س dan huruf ,ز dan ذ

ketika didiktekan karena memiliki bunyi 

yang hampir sama sehingga biasa terjadi 

kesalahan. 

4. Apakah kamu sudah paham dalam 

tata cara menulis atau 

menyambung huruf- huruf 

hijaiyyah? 

Saya sudah faham mengenai huruf-huruf 

yang boleh disambung dan tidak bleh 

disambung. 

5. Apakah kamu sudah paham 

mengenai harakat-harakat dalam 

bahasa Arab? 

Saya sudah mengenal harakat-harakat 

dalam bahasa Arab, seperti harakat fathah, 
kasroh, dan dhommah. 

6. Apakah kamu sudah bisa 

membedakan huruf-huruf yang 

mana saja yang termasuk huruf 

syamsiyyahh dan huruf 

qomariyyah ? 

Saya belum faham dan belum bisa 

membedakan huruf-huruf yang termasuk 

huruf syamsiyyahh dan huruf qomariyyah 

7. Apakah kamu sudah faham 

mengenai penulisan hamzah qaṭʿi 
Saya belum faham mengenai penulisan 

hamzah qaṭʿi dan hamzah waṣal 



 
 

 
 

dan hamzah waṣal ketika 

didiktekan? 

 

9. Nama Siswa: FHR 

Berikut ini adalah pertanyaan utama yang akan diajukan kepada subjek penelitian, jika 

diperlukan maka wawancara akan dikembangkan berdasarkan jawaban-jawaban 

sebelumnya yang diberikan oleh subjek penelitian: 

No. Pertanyaan Keterangan 

1. Kesulitan apa yang kamu hadapi 

dalam pembelajaran bahasa Arab 

khususnya pembelajaran imlāʾ ? 

- Sulit menyambungkan huruf dan 

tulisannya ketika didiktekan 

- Sulit dalam menuliskan kata dan 

tidak tau kapan kata tersebut 

dipisah dengan kata lain. 

2. Diantara 5 kaidah yang telah 

diajarkan oleh guru kamu, kaidah 

yang mana yang menurut kamu 

paling sulit ? 

Semua kaidah tersebut terasa sulit, apalagi 

untuk menulis kalimat ketika didiktekan 

dengan memperhatikan lima kaidah 

tersebut. 

3. Penulisan Huruf Hijaiyyah yang 

mana yang paling sulit bagi 

kamu? 

Sudah bisa membedakan huruf-huruf 

hijaiyyah dan huruf-huruf yang memiliki 

bunyi yang hampir sama ketia didiktekan. 

4. Apakah kamu sudah paham dalam 

tata cara menulis atau 

menyambung huruf- huruf 

hijaiyyah? 

Saya belum faham mengenai huruf-huruf 

yang boleh disambung dan tidak bleh 

disambung. 

5. Apakah kamu sudah paham 

mengenai harakat-harakat dalam 

bahasa Arab? 

Saya sudah mengenal harakat-harakat 

dalam bahasa Arab, seperti harakat fathah, 
kasroh, dan dhommah. 

6. Apakah kamu sudah bisa 

membedakan huruf-huruf yang 

mana saja yang termasuk huruf 

syamsiyyahh dan huruf 

qomariyyah ? 

Saya belum faham dan belum bisa 

membedakan huruf-huruf yang termasuk 

huruf syamsiyyahh dan huruf qomariyyah 

7. Apakah kamu sudah faham 

mengenai penulisan hamzah qaṭʿi 
dan hamzah waṣal ketika 

didiktekan? 

Saya belum faham mengenai penulisan 

hamzah qaṭʿi dan hamzah waṣal 



 
 

 
 

 

10. Nama Siswa: HK 

Berikut ini adalah pertanyaan utama yang akan diajukan kepada subjek penelitian, jika 

diperlukan maka wawancara akan dikembangkan berdasarkan jawaban-jawaban 

sebelumnya yang diberikan oleh subjek penelitian: 

No. Pertanyaan Keterangan 

1. Kesulitan apa yang kamu hadapi 

dalam pembelajaran bahasa Arab 

khususnya pembelajaran imlāʾ ? 

Sulit membedakan penulisan huruf yang 

memiliki bunyi yang sama ketika 

didiktekan 

2. Diantara 5 kaidah yang telah 

diajarkan oleh guru kamu, kaidah 

yang mana yang menurut kamu 

paling sulit ? 

Semua kaidah tersebut terasa sulit, apalagi 

untuk menulis kalimat ketika didiktekan 

dengan memperhatikan lima kaidah 

tersebut. 

3. Penulisan Huruf Hijaiyyah yang 

mana yang paling sulit bagi 

kamu? 

Penulisan huruf حdan ع, huruf ذ dan ز dan 

 tidak bisa ك dan ق huruf ,س dan huruf ,ث

dibedakan ketika didiktekan karena 

memiliki bunyi yang hampir sama sehingga 

biasa terjadi kesalahan. 

4. Apakah kamu sudah paham dalam 

tata cara menulis atau 

menyambung huruf- huruf 

hijaiyyah? 

Saya sudah faham mengenai huruf-huruf 

yang boleh disambung dan tidak bleh 

disambung. 

5. Apakah kamu sudah paham 

mengenai harakat-harakat dalam 

bahasa Arab? 

Saya sudah mengenal harakat-harakat 

dalam bahasa Arab, seperti harakat fathah, 
kasroh, dan dhommah. 

 6. Apakah kamu sudah bisa 

membedakan huruf-huruf yang 

mana saja yang termasuk huruf 

syamsiyyahh dan huruf 

qomariyyah ? 

Saya belum faham dan belum bisa 

membedakan huruf-huruf yang termasuk 

huruf syamsiyyahh dan huruf qomariyyah 

7. Apakah kamu sudah faham 

mengenai penulisan hamzah qaṭʿi 
dan hamzah waṣal ketika 

didiktekan? 

Saya belum faham mengenai penulisan 

hamzah qaṭʿi dan hamzah waṣal 

 



 
 

 
 

11. Nama Siswa: IKA 

Berikut ini adalah pertanyaan utama yang akan diajukan kepada subjek penelitian, jika 

diperlukan maka wawancara akan dikembangkan berdasarkan jawaban-jawaban 

sebelumnya yang diberikan oleh subjek penelitian: 

No. Pertanyaan Keterangan 

1. Kesulitan apa yang kamu hadapi 

dalam pembelajaran bahasa Arab 

khususnya pembelajaran imlāʾ ? 

Sulit menulis saat guru membaca kata atau 

kalimat terlalu cepat 

2. Diantara 5 kaidah yang telah 

diajarkan oleh guru kamu, kaidah 

yang mana yang menurut kamu 

paling sulit ? 

Semua kaidah tidak ada yang sulit. 

3. Penulisan Huruf Hijaiyyah yang 

mana yang paling sulit bagi 

kamu? 

Alhamdulillah sudah faham namun belum 

bisa membedakan bunyi huruf yang hamper 

sama penyebutannya 

4. Apakah kamu sudah paham dalam 

tata cara menulis atau 

menyambung huruf- huruf 

hijaiyyah? 

Saya sudah faham mengenai huruf-huruf 

yang boleh disambung dan tidak bleh 

disambung. 

5. Apakah kamu sudah paham 

mengenai harakat-harakat dalam 

bahasa Arab? 

Saya sudah faham mengenai harakat-

harakat dalam bahasa Arab. 

6. Apakah kamu sudah bisa 

membedakan huruf-huruf yang 

mana saja yang termasuk huruf 

syamsiyyahh dan huruf 

qomariyyah ? 

Saya sudah faham dan bisa membedakan 

huruf-huruf yang termasuk huruf 

syamsiyyahh dan huruf qomariyyah 

7. Apakah kamu sudah faham 

mengenai penulisan hamzah qaṭʿi 
dan hamzah waṣal ketika 

didiktekan? 

Saya belum faham mengenai penulisan 

hamzah qaṭʿi dan hamzah waṣal 

 

 

 



 
 

 
 

12. Nama Siswa: JKJ 

Berikut ini adalah pertanyaan utama yang akan diajukan kepada subjek penelitian, jika 

diperlukan maka wawancara akan dikembangkan berdasarkan jawaban-jawaban 

sebelumnya yang diberikan oleh subjek penelitian: 

No. Pertanyaan Keterangan 

1. Kesulitan apa yang kamu hadapi 

dalam pembelajaran bahasa Arab 

khususnya pembelajaran imlāʾ ? 

Sulit menulisakan kata atau kalimat karena 

terkadang gurunya kurang fasih dalam 

menyebutkan suatu kata 

2. Diantara 5 kaidah yang telah 

diajarkan oleh guru kamu, kaidah 

yang mana yang menurut kamu 

paling sulit ? 

Kaidah yang paling sulit yaitu kaidah 

penulisan huruf hamzah. 

3. Penulisan Huruf Hijaiyyah yang 

mana yang paling sulit bagi 

kamu? 

Penulisan huruf ذ dan ز, dan huruf س, tidak 

bisa dibedakan ketika didiktekan karena 

memiliki bunyi yang hampir sama sehingga 

biasa terjadi kesalahan. 

4. Apakah kamu sudah paham dalam 

tata cara menulis atau 

menyambung huruf- huruf 

hijaiyyah? 

Saya sudah faham mengenai huruf-huruf 

yang boleh disambung dan tidak bleh 

disambung. 

5. Apakah kamu sudah paham 

mengenai harakat-harakat dalam 

bahasa Arab? 

Saya sudah mengenal harakat-harakat 

dalam bahasa Arab, seperti harakat fathah, 
kasroh, dan dhommah. 

6. Apakah kamu sudah bisa 

membedakan huruf-huruf yang 

mana saja yang termasuk huruf 

syamsiyyahh dan huruf 

qomariyyah ? 

Saya sudah faham dan sudah bisa 

membedakan huruf-huruf yang termasuk 

huruf syamsiyyahh dan huruf qomariyyah 

7. Apakah kamu sudah faham 

mengenai penulisan hamzah qaṭʿi 
dan hamzah waṣal ketika 

didiktekan? 

Saya belum faham mengenai penulisan 

hamzah qaṭʿi dan hamzah waṣal 

 

 

 



 
 

 
 

13. Nama Siswa: KK 

Berikut ini adalah pertanyaan utama yang akan diajukan kepada subjek penelitian, jika 

diperlukan maka wawancara akan dikembangkan berdasarkan jawaban-jawaban 

sebelumnya yang diberikan oleh subjek penelitian: 

No. Pertanyaan Keterangan 

1. Kesulitan apa yang kamu hadapi 

dalam pembelajaran bahasa Arab 

khususnya pembelajaran imlāʾ ? 

Sulit membedakan penyebutan huruf 

hijaiyyah yang memiliki bunyi yang sama 

ketika didiktekan 

2. Diantara 5 kaidah yang telah 

diajarkan oleh guru kamu, kaidah 

yang mana yang menurut kamu 

paling sulit ? 

Semua kaidah tersebut terasa sulit, apalagi 

untuk menulis kalimat ketika didiktekan 

dengan memperhatikan lima kaidah 

tersebut. Namun ada beberapa kaidah yang 

Alhamdulillah sudah faham. 

3. Penulisan Huruf Hijaiyyah yang 

mana yang paling sulit bagi 

kamu? 

Penulisan huruf ذ dan ز, dan huruf س, tidak 

bisa dibedakan ketika didiktekan karena 

memiliki bunyi yang hampir sama sehingga 

biasa terjadi kesalahan. 

4. Apakah kamu sudah paham dalam 

tata cara menulis atau 

menyambung huruf- huruf 

hijaiyyah? 

Saya sudah faham mengenai huruf-huruf 

yang boleh disambung dan tidak bleh 

disambung. 

5. Apakah kamu sudah paham 

mengenai harakat-harakat dalam 

bahasa Arab? 

Saya sudah mengenal harakat-harakat 

dalam bahasa Arab, seperti harakat fathah, 
kasroh, dan dhommah. 

6. Apakah kamu sudah bisa 

membedakan huruf-huruf yang 

mana saja yang termasuk huruf 

syamsiyyahh dan huruf 

qomariyyah ? 

Saya pernah faham namun sedikit lupa dan 

mengenai huruf-huruf yang termasuk huruf 

syamsiyyahh dan huruf qomariyyah 

7. Apakah kamu sudah faham 

mengenai penulisan hamzah qaṭʿi 
dan hamzah waṣal ketika 

didiktekan? 

Saya belum faham mengenai penulisan 

hamzah qaṭʿi dan hamzah waṣal 

 

 



 
 

 
 

 

14. Nama Siswa: MDS 

Berikut ini adalah pertanyaan utama yang akan diajukan kepada subjek penelitian, jika 

diperlukan maka wawancara akan dikembangkan berdasarkan jawaban-jawaban 

sebelumnya yang diberikan oleh subjek penelitian: 

No. Pertanyaan Keterangan 

1. Kesulitan apa yang kamu hadapi 

dalam pembelajaran bahasa Arab 

khususnya pembelajaran imlāʾ ? 

Semua tentang imlāʾ sangat sulit menurut 

saya, apalagi saat kita harus menuliskan 

kata atau kalimat yang didiktekan, namun 

kata tersebut belum pernah dilihat. 

2. Diantara 5 kaidah yang telah 

diajarkan oleh guru kamu, kaidah 

yang mana yang menurut kamu 

paling sulit ? 

Semua kaidah tersebut terasa sulit, apalagi 

untuk menulis kalimat ketika didiktekan 

dengan memperhatikan lima kaidah 

tersebut. 

3. Penulisan Huruf Hijaiyyah yang 

mana yang paling sulit bagi 

kamu? 

Penulisan huruf أ dan ع, huruf ذ dan ز, huruf 

 tidak bisa dibedakan ,س dan huruf ,ز dan ذ

ketika didiktekan karena memiliki bunyi 

yang hampir sama sehingga biasa terjadi 

kesalahan. 

4. Apakah kamu sudah paham dalam 

tata cara menulis atau 

menyambung huruf- huruf 

hijaiyyah? 

Saya belum terlalu faham mengenai huruf-

huruf yang boleh disambung dan tidak bleh 

disambung. 

5. Apakah kamu sudah paham 

mengenai harakat-harakat dalam 

bahasa Arab? 

Saya belum faham mengenai harakat-

harakat dalam bahasa Arab, seperti harakat 

fathah, kasroh, dan dhommah, apalagi 

harakat panjang dalam bahasa Arab. 

6. Apakah kamu sudah bisa 

membedakan huruf-huruf yang 

mana saja yang termasuk huruf 

syamsiyyahh dan huruf 

qomariyyah ? 

Saya belum faham dan belum bisa 

membedakan huruf-huruf yang termasuk 

huruf syamsiyyahh dan huruf qomariyyah 

7. Apakah kamu sudah faham 

mengenai penulisan hamzah qaṭʿi 
dan hamzah waṣal ketika 

didiktekan? 

Saya belum faham mengenai penulisan 

hamzah qaṭʿi dan hamzah waṣal 

 



 
 

 
 

 

15. Nama Siswa: MAI 

Berikut ini adalah pertanyaan utama yang akan diajukan kepada subjek penelitian, jika 

diperlukan maka wawancara akan dikembangkan berdasarkan jawaban-jawaban 

sebelumnya yang diberikan oleh subjek penelitian: 

No. Pertanyaan Keterangan 

1. Kesulitan apa yang kamu hadapi 

dalam pembelajaran bahasa Arab 

khususnya pembelajaran imlāʾ ? 

- Sulit membedakan kata dan huruf 

hijaiyyah ketika didiktekan 

2. Diantara 5 kaidah yang telah 

diajarkan oleh guru kamu, kaidah 

yang mana yang menurut kamu 

paling sulit ? 

Kaidah yang paling sulit yaitu kaidah 

penulisan huruf hamzah. 

3. Penulisan Huruf Hijaiyyah yang 

mana yang paling sulit bagi 

kamu? 

Penulisan huruf ح dan ه, huruf ذ dan ز, dan 

huruf س, tidak bisa dibedakan ketika 

didiktekan karena memiliki bunyi yang 

hampir sama sehingga biasa terjadi 

kesalahan, namun juga tergantung guru 

yang mendiktekan karena terkadang guru 

kurang jelas dalam mendiktekan 

4. Apakah kamu sudah paham dalam 

tata cara menulis atau 

menyambung huruf- huruf 

hijaiyyah? 

Saya sudah faham mengenai huruf-huruf 

yang boleh disambung dan tidak bleh 

disambung. 

5. Apakah kamu sudah paham 

mengenai harakat-harakat dalam 

bahasa Arab? 

Saya sudah mengenal harakat-harakat 

dalam bahasa Arab, seperti harakat fathah, 
kasroh, dan dhommah. 

6. Apakah kamu sudah bisa 

membedakan huruf-huruf yang 

mana saja yang termasuk huruf 

syamsiyyahh dan huruf 

qomariyyah ? 

Saya belum faham dan belum bisa 

membedakan huruf-huruf yang termasuk 

huruf syamsiyyahh dan huruf qomariyyah 

7. Apakah kamu sudah faham 

mengenai penulisan hamzah qaṭʿi 
dan hamzah waṣal ketika 

didiktekan? 

Saya belum faham mengenai penulisan 

hamzah qaṭʿi dan hamzah waṣal 



 
 

 
 

 

16. Nama Siswa: SMM 

Berikut ini adalah pertanyaan utama yang akan diajukan kepada subjek penelitian, jika 

diperlukan maka wawancara akan dikembangkan berdasarkan jawaban-jawaban 

sebelumnya yang diberikan oleh subjek penelitian: 

No. Pertanyaan Keterangan 

1. Kesulitan apa yang kamu hadapi 

dalam pembelajaran bahasa Arab 

khususnya pembelajaran imlāʾ ? 

- Sulit membedakan huruf hijaiyyah 

yang hampir sama bunyinya ketika 

didiktekan 

- Cara menyambungkan huruf  

2. Diantara 5 kaidah yang telah 

diajarkan oleh guru kamu, kaidah 

yang mana yang menurut kamu 

paling sulit ? 

Kaidah mengenai penulisan huruf hamzah. 

3. Penulisan Huruf Hijaiyyah yang 

mana yang paling sulit bagi 

kamu? 

Penulisan huruf yang memiliki bunyi yang 

hampir sama sehingga biasa terjadi 

kesalahan. 

4. Apakah kamu sudah paham dalam 

tata cara menulis atau 

menyambung huruf- huruf 

hijaiyyah? 

Saya sudah faham mengenai huruf-huruf 

yang boleh disambung dan tidak bleh 

disambung. 

5. Apakah kamu sudah paham 

mengenai harakat-harakat dalam 

bahasa Arab? 

Saya sudah mengenal harakat-harakat 

dalam bahasa Arab, seperti harakat fathah, 
kasroh, dan dhommah. 

6. Apakah kamu sudah bisa 

membedakan huruf-huruf yang 

mana saja yang termasuk huruf 

syamsiyyahh dan huruf 

qomariyyah ? 

Saya sudah faham dan sudah bisa 

membedakan huruf-huruf yang termasuk 

huruf syamsiyyahh dan huruf qomariyyah 

7. Apakah kamu sudah faham 

mengenai penulisan hamzah qaṭʿi 
dan hamzah waṣal ketika 

didiktekan? 

Saya belum faham mengenai penulisan 

hamzah qaṭʿi dan hamzah waṣal 

 

 



 
 

 
 

 

17. Nama Siswa: NAK 

Berikut ini adalah pertanyaan utama yang akan diajukan kepada subjek penelitian, jika 

diperlukan maka wawancara akan dikembangkan berdasarkan jawaban-jawaban 

sebelumnya yang diberikan oleh subjek penelitian: 

No. Pertanyaan Keterangan 

1. Kesulitan apa yang kamu hadapi 

dalam pembelajaran bahasa Arab 

khususnya pembelajaran imlāʾ ? 

- Kadang lain yang saya dengar dari 

ustadzah, lain tulisannya. 

- Belum bisa membedakan bunyi 

huruf yang hamper sama 

2. Diantara 5 kaidah yang telah 

diajarkan oleh guru kamu, kaidah 

yang mana yang menurut kamu 

paling sulit ? 

Semua kaidah tersebut terasa sulit, apalagi 

untuk menulis kalimat ketika didiktekan 

dengan memperhatikan lima kaidah 

tersebut. 

3. Penulisan Huruf Hijaiyyah yang 

mana yang paling sulit bagi 

kamu? 

Penulisan huruf أ dan ع, huruf ذ dan ز, dan 

huruf س, huruf ق tidak bisa dibedakan 

ketika didiktekan karena memiliki bunyi 

yang hampir sama sehingga biasa terjadi 

kesalahan. 

4. Apakah kamu sudah paham dalam 

tata cara menulis atau 

menyambung huruf- huruf 

hijaiyyah? 

Saya sudah faham mengenai huruf-huruf 

yang boleh disambung dan tidak bleh 

disambung. 

5. Apakah kamu sudah paham 

mengenai harakat-harakat dalam 

bahasa Arab? 

Saya sudah mengenal harakat-harakat 

dalam bahasa Arab, seperti harakat fathah, 
kasroh, dan dhommah. 

6. Apakah kamu sudah bisa 

membedakan huruf-huruf yang 

mana saja yang termasuk huruf 

syamsiyyahh dan huruf 

qomariyyah ? 

Saya sudah faham dan sudah bisa 

membedakan huruf-huruf yang termasuk 

huruf syamsiyyahh dan huruf qomariyyah 

7. Apakah kamu sudah faham 

mengenai penulisan hamzah qaṭʿi 
dan hamzah waṣal ketika 

didiktekan? 

Saya belum faham mengenai penulisan 

hamzah qaṭʿi dan hamzah waṣal 

 



 
 

 
 

 

18. Nama Siswa: NMT 

Berikut ini adalah pertanyaan utama yang akan diajukan kepada subjek penelitian, jika 

diperlukan maka wawancara akan dikembangkan berdasarkan jawaban-jawaban 

sebelumnya yang diberikan oleh subjek penelitian: 

No. Pertanyaan Keterangan 

1. Kesulitan apa yang kamu hadapi 

dalam pembelajaran bahasa Arab 

khususnya pembelajaran imlāʾ ? 

- Sulit membedakan bunyi huruff 

hijaiyyah 

- Sulit membedakan antara harakat 

panjang yang menggunakan alif 
maqsuroh dan alif mamdudah 

2. Diantara 5 kaidah yang telah 

diajarkan oleh guru kamu, kaidah 

yang mana yang menurut kamu 

paling sulit ? 

Kaidah penulisan harakat panjang, kaidah 

huruf hijaiyyah, dan kaidah penulisan huruf 

hamzah. 

3. Penulisan Huruf Hijaiyyah yang 

mana yang paling sulit bagi 

kamu? 

Penulisan huruf ذ dan ز, dan huruf س, huruf 

 tidak bisa dibedakan ketika ه dan ح

didiktekan karena memiliki bunyi yang 

hampir sama sehingga biasa terjadi 

kesalahan. 

4. Apakah kamu sudah paham dalam 

tata cara menulis atau 

menyambung huruf- huruf 

hijaiyyah? 

Saya sudah faham mengenai huruf-huruf 

yang boleh disambung dan tidak bleh 

disambung. 

5. Apakah kamu sudah paham 

mengenai harakat-harakat dalam 

bahasa Arab? 

Saya sudah mengenal harakat-harakat 

dalam bahasa Arab, seperti harakat fathah, 
kasroh, dan dhommah. Kecuali harakat 

panjang saya belum faham mengenai itu. 

6. Apakah kamu sudah bisa 

membedakan huruf-huruf yang 

mana saja yang termasuk huruf 

syamsiyyahh dan huruf 

qomariyyah ? 

Saya faham dan bisa membedakan huruf-

huruf yang termasuk huruf syamsiyyahh 

dan huruf qomariyyah 

7. Apakah kamu sudah faham 

mengenai penulisan hamzah qaṭʿi 
Saya belum faham mengenai penulisan 

hamzah qaṭʿi dan hamzah waṣal 



 
 

 
 

dan hamzah waṣal ketika 

didiktekan? 

 

19. Nama Siswa: NSM 

Berikut ini adalah pertanyaan utama yang akan diajukan kepada subjek penelitian, jika 

diperlukan maka wawancara akan dikembangkan berdasarkan jawaban-jawaban 

sebelumnya yang diberikan oleh subjek penelitian: 

No. Pertanyaan Keterangan 

1. Kesulitan apa yang kamu hadapi 

dalam pembelajaran bahasa Arab 

khususnya pembelajaran imlāʾ ? 

Sulit membedakan huruf ketika didiktekan 

2. Diantara 5 kaidah yang telah 

diajarkan oleh guru kamu, kaidah 

yang mana yang menurut kamu 

paling sulit ? 

Kaidah penulisan huruf hamzah 

3. Penulisan Huruf Hijaiyyah yang 

mana yang paling sulit bagi 

kamu? 

Penulisan huruf ذ dan ز, dan huruf س, tidak 

bisa dibedakan ketika didiktekan karena 

memiliki bunyi yang hampir sama sehingga 

biasa terjadi kesalahan. 

4. Apakah kamu sudah paham dalam 

tata cara menulis atau 

menyambung huruf- huruf 

hijaiyyah? 

Saya sudah faham mengenai huruf-huruf 

yang boleh disambung dan tidak bleh 

disambung. 

5. Apakah kamu sudah paham 

mengenai harakat-harakat dalam 

bahasa Arab? 

Saya sudah mengenal harakat-harakat 

dalam bahasa Arab, seperti harakat fathah, 
kasroh, dan dhommah. 

6. Apakah kamu sudah bisa 

membedakan huruf-huruf yang 

mana saja yang termasuk huruf 

syamsiyyahh dan huruf 

qomariyyah ? 

Saya faham dan bisa membedakan huruf-

huruf yang termasuk huruf syamsiyyahh 

dan huruf qomariyyah 

7. Apakah kamu sudah faham 

mengenai penulisan hamzah qaṭʿi 
dan hamzah waṣal ketika 

didiktekan? 

Saya belum faham mengenai penulisan 

hamzah qaṭʿi dan hamzah waṣal 

 



 
 

 
 

 

20. Nama Siswa: NAZ 

Berikut ini adalah pertanyaan utama yang akan diajukan kepada subjek penelitian, jika 

diperlukan maka wawancara akan dikembangkan berdasarkan jawaban-jawaban 

sebelumnya yang diberikan oleh subjek penelitian: 

No. Pertanyaan Keterangan 

1. Kesulitan apa yang kamu hadapi 

dalam pembelajaran bahasa Arab 

khususnya pembelajaran imlāʾ ? 

Sulit membedakan huruf hijaiyyah ketika 

didiktekan 

 

2. Diantara 5 kaidah yang telah 

diajarkan oleh guru kamu, kaidah 

yang mana yang menurut kamu 

paling sulit ? 

Kaidah penulisan huruf hijaiyyah dan 

penulisan huruf hamzah. 

3. Penulisan Huruf Hijaiyyah yang 

mana yang paling sulit bagi 

kamu? 

Penulisan huruf ذ dan ز, dan huruf س, tidak 

bisa dibedakan ketika didiktekan karena 

memiliki bunyi yang hampir sama sehingga 

biasa terjadi kesalahan. 

4. Apakah kamu sudah paham dalam 

tata cara menulis atau 

menyambung huruf- huruf 

hijaiyyah? 

Saya sudah faham mengenai huruf-huruf 

yang boleh disambung dan tidak bleh 

disambung. 

5. Apakah kamu sudah paham 

mengenai harakat-harakat dalam 

bahasa Arab? 

Saya sudah mengenal harakat-harakat 

dalam bahasa Arab, seperti harakat fathah, 
kasroh, dan dhommah. 

6. Apakah kamu sudah bisa 

membedakan huruf-huruf yang 

mana saja yang termasuk huruf 

syamsiyyahh dan huruf 

qomariyyah ? 

Saya sudah faham dan sudah bisa 

membedakan huruf-huruf yang termasuk 

huruf syamsiyyahh dan huruf qomariyyah 

7. Apakah kamu sudah faham 

mengenai penulisan hamzah qaṭʿi 
dan hamzah waṣal ketika 

didiktekan? 

Saya belum faham mengenai penulisan 

hamzah qaṭʿi dan hamzah waṣal 

 

 



 
 

 
 

21. Nama Siswa: PED 

Berikut ini adalah pertanyaan utama yang akan diajukan kepada subjek penelitian, jika 

diperlukan maka wawancara akan dikembangkan berdasarkan jawaban-jawaban 

sebelumnya yang diberikan oleh subjek penelitian: 

No. Pertanyaan Keterangan 

1. Kesulitan apa yang kamu hadapi 

dalam pembelajaran bahasa Arab 

khususnya pembelajaran imlāʾ ? 

Sulit menuliskan kata ketika didiktekan 

karena tidak terbiasa mendengar dan 

membaca tulisan Arab 

2. Diantara 5 kaidah yang telah 

diajarkan oleh guru kamu, kaidah 

yang mana yang menurut kamu 

paling sulit ? 

Semua kaidah tersebut terasa sulit, apalagi 

untuk menulis kalimat ketika didiktekan 

dengan memperhatikan lima kaidah 

tersebut. 

3. Penulisan Huruf Hijaiyyah yang 

mana yang paling sulit bagi 

kamu? 

Penulisan huruf أ dan ع, huruf ذ dan ز, huruf 

 tidak bisa dibedakan ,س dan huruf ,ز dan ذ

ketika didiktekan karena memiliki bunyi 

yang hampir sama sehingga biasa terjadi 

kesalahan. 

4. Apakah kamu sudah paham dalam 

tata cara menulis atau 

menyambung huruf- huruf 

hijaiyyah? 

Saya faham namun hanya sebagian huruf 

yang saya tahu mengenai huruf-huruf yang 

boleh disambung dan tidak bleh 

disambung. 

5. Apakah kamu sudah paham 

mengenai harakat-harakat dalam 

bahasa Arab? 

Saya belum terlalu faham mengenai 

harakat-harakat dalam bahasa Arab, seperti 

harakat fathah, kasroh, dan dhommah. 

6. Apakah kamu sudah bisa 

membedakan huruf-huruf yang 

mana saja yang termasuk huruf 

syamsiyyahh dan huruf 

qomariyyah ? 

Saya belum faham dan belum bisa 

membedakan huruf-huruf yang termasuk 

huruf syamsiyyahh dan huruf qomariyyah 

7. Apakah kamu sudah faham 

mengenai penulisan hamzah qaṭʿi 
dan hamzah waṣal ketika 

didiktekan? 

Saya belum faham mengenai penulisan 

hamzah qaṭʿi dan hamzah waṣal 

 

 



 
 

 
 

22. Nama Siswa: RRP 

Berikut ini adalah pertanyaan utama yang akan diajukan kepada subjek penelitian, jika 

diperlukan maka wawancara akan dikembangkan berdasarkan jawaban-jawaban 

sebelumnya yang diberikan oleh subjek penelitian: 

No. Pertanyaan Keterangan 

1. Kesulitan apa yang kamu hadapi 

dalam pembelajaran bahasa Arab 

khususnya pembelajaran imlāʾ ? 

- Sulit membedakan penulisan huruf 

hijaiyyah ketika didiktekan 

- Belum terlalu bisa menulis tulisan 

Arab 

2. Diantara 5 kaidah yang telah 

diajarkan oleh guru kamu, kaidah 

yang mana yang menurut kamu 

paling sulit ? 

Semua kaidah tersebut terasa sulit, apalagi 

untuk menulis kalimat ketika didiktekan 

dengan memperhatikan lima kaidah 

tersebut. 

3. Penulisan Huruf Hijaiyyah yang 

mana yang paling sulit bagi 

kamu? 

Penulisan huruf huruf ذ dan ز, dan huruf س, 

tidak bisa dibedakan ketika didiktekan 

karena memiliki bunyi yang hampir sama 

sehingga biasa terjadi kesalahan. 

4. Apakah kamu sudah paham dalam 

tata cara menulis atau 

menyambung huruf- huruf 

hijaiyyah? 

Saya belum faham mengenai huruf-huruf 

yang boleh disambung dan tidak bleh 

disambung. 

5. Apakah kamu sudah paham 

mengenai harakat-harakat dalam 

bahasa Arab? 

Saya belum terlalu mengenali harakat-

harakat dalam bahasa Arab. 

6. Apakah kamu sudah bisa 

membedakan huruf-huruf yang 

mana saja yang termasuk huruf 

syamsiyyahh dan huruf 

qomariyyah ? 

Saya belum faham dan belum bisa 

membedakan huruf-huruf yang termasuk 

huruf syamsiyyahh dan huruf qomariyyah 

7. Apakah kamu sudah faham 

mengenai penulisan hamzah qaṭʿi 
dan hamzah waṣal ketika 

didiktekan? 

Saya belum faham mengenai penulisan 

hamzah qaṭʿi dan hamzah waṣal 

 

 

 



 
 

 
 

23. Nama Siswa: RUP 

Berikut ini adalah pertanyaan utama yang akan diajukan kepada subjek penelitian, jika 

diperlukan maka wawancara akan dikembangkan berdasarkan jawaban-jawaban 

sebelumnya yang diberikan oleh subjek penelitian: 

No. Pertanyaan Keterangan 

1. Kesulitan apa yang kamu hadapi 

dalam pembelajaran bahasa Arab 

khususnya pembelajaran imlāʾ ? 

Saat didiktekan sulit membedakan huruf 

hijaiyyah yang memiliki bunyi yang sama 

2. Diantara 5 kaidah yang telah 

diajarkan oleh guru kamu, kaidah 

yang mana yang menurut kamu 

paling sulit ? 

Kaidah penulisan harakat, penulisan huruf 

hijaiyyah, dan penulisan hamzah. 

3. Penulisan Huruf Hijaiyyah yang 

mana yang paling sulit bagi 

kamu? 

Penulisan huruf ذ dan ز, dan huruf س, huruf 

 tidak bisa dibedakan ketika ه dan ح

didiktekan karena memiliki bunyi yang 

hampir sama sehingga biasa terjadi 

kesalahan. 

4. Apakah kamu sudah paham dalam 

tata cara menulis atau 

menyambung huruf- huruf 

hijaiyyah? 

Saya sudah faham mengenai huruf-huruf 

yang boleh disambung dan tidak bleh 

disambung. 

5. Apakah kamu sudah paham 

mengenai harakat-harakat dalam 

bahasa Arab? 

Saya sudah mengenal harakat-harakat 

dalam bahasa Arab, seperti harakat fathah, 
kasroh, dan dhommah. Namun belum 

terlalu paham mengenai harakat panjang 

dalam bahasa Arab. 

6. Apakah kamu sudah bisa 

membedakan huruf-huruf yang 

mana saja yang termasuk huruf 

syamsiyyahh dan huruf 

qomariyyah ? 

Saya belum terlalu faham untuk 

membedakan huruf-huruf yang termasuk 

huruf syamsiyyahh dan huruf qomariyyah 

7. Apakah kamu sudah faham 

mengenai penulisan hamzah qaṭʿi 
dan hamzah waṣal ketika 

didiktekan? 

Saya belum faham mengenai penulisan 

hamzah qaṭʿi dan hamzah waṣal 

 



 
 

 
 

24. Nama Siswa: UAJ 

Berikut ini adalah pertanyaan utama yang akan diajukan kepada subjek penelitian, jika 

diperlukan maka wawancara akan dikembangkan berdasarkan jawaban-jawaban 

sebelumnya yang diberikan oleh subjek penelitian: 

No. Pertanyaan Keterangan 

1. Kesulitan apa yang kamu hadapi 

dalam pembelajaran bahasa Arab 

khususnya pembelajaran imlāʾ ? 

- Guru terlalu cepat saat 

mendiktekan kalimat 

- Belum terbiasa menulis tulisan 

Arab sehingga kadang merasa sulit 

- Sulit membedakan huruf yang 

memiliki bunyi yang hamper sama 

2. Diantara 5 kaidah yang telah 

diajarkan oleh guru kamu, kaidah 

yang mana yang menurut kamu 

paling sulit ? 

Semua kaidah tersebut terasa sulit, apalagi 

untuk menulis kalimat ketika didiktekan 

dengan memperhatikan lima kaidah 

tersebut. 

3. Penulisan Huruf Hijaiyyah yang 

mana yang paling sulit bagi 

kamu? 

Semua huruf khususnya penulisan huruf أ 

dan ع, huruf ذ dan ز, huruf ذ dan ز, dan huruf 

 tidak bisa dibedakan ketika ه dan ح huruf ,س

didiktekan karena memiliki bunyi yang 

hampir sama sehingga biasa terjadi 

kesalahan. 

4. Apakah kamu sudah paham dalam 

tata cara menulis atau 

menyambung huruf- huruf 

hijaiyyah? 

Saya belum terlalu faham mengenai huruf-

huruf yang boleh disambung dan tidak 

boleh disambung. 

5. Apakah kamu sudah paham 

mengenai harakat-harakat dalam 

bahasa Arab? 

Saya belum terlalu paham mengenai 

harakat-harakat dalam bahasa Arab, seperti 

harakat fathah, kasroh, dan dhommah. 

6. Apakah kamu sudah bisa 

membedakan huruf-huruf yang 

mana saja yang termasuk huruf 

syamsiyyahh dan huruf 

qomariyyah ? 

Saya belum faham dan belum bisa 

membedakan huruf-huruf yang termasuk 

huruf syamsiyyahh dan huruf qomariyyah 

7. Apakah kamu sudah faham 

mengenai penulisan hamzah qaṭʿi 
dan hamzah waṣal ketika 

didiktekan? 

Saya belum faham mengenai penulisan 

hamzah qaṭʿi dan hamzah waṣal 



 
 

 
 

 

25. Nama Siswa: WRF 

Berikut ini adalah pertanyaan utama yang akan diajukan kepada subjek penelitian, jika 

diperlukan maka wawancara akan dikembangkan berdasarkan jawaban-jawaban 

sebelumnya yang diberikan oleh subjek penelitian: 

No. Pertanyaan Keterangan 

1. Kesulitan apa yang kamu hadapi 

dalam pembelajaran bahasa Arab 

khususnya pembelajaran imlāʾ ? 

Faktor dari ustadzah nya karena terkadang 

kecil suaranya, sehingga biasa terjadi 

kesalahan dalam menulis harakat. Selain 

itu penyebutan huruf nya juga kadang 

kurang fasih. 

2. Diantara 5 kaidah yang telah 

diajarkan oleh guru kamu, kaidah 

yang mana yang menurut kamu 

paling sulit ? 

Penulisan huruf hijaiyyah dan penulisan 

huruf hamzah. 

3. Penulisan Huruf Hijaiyyah yang 

mana yang paling sulit bagi 

kamu? 

Penulisan huruf huruf ذ dan ز, dan huruf س, 

tidak bisa dibedakan ketika didiktekan 

karena memiliki bunyi yang hampir sama 

sehingga biasa terjadi kesalahan. 

4. Apakah kamu sudah paham dalam 

tata cara menulis atau 

menyambung huruf- huruf 

hijaiyyah? 

Saya sudah faham mengenai huruf-huruf 

yang boleh disambung dan tidak bleh 

disambung. 

5. Apakah kamu sudah paham 

mengenai harakat-harakat dalam 

bahasa Arab? 

Saya sudah mengenal harakat-harakat 

dalam bahasa Arab, seperti harakat fathah, 
kasroh, dan dhommah. 

6. Apakah kamu sudah bisa 

membedakan huruf-huruf yang 

mana saja yang termasuk huruf 

syamsiyyahh dan huruf 

qomariyyah ? 

Saya faham dan bisa membedakan huruf-

huruf yang termasuk huruf syamsiyyahh 

dan huruf qomariyyah 

7. Apakah kamu sudah faham 

mengenai penulisan hamzah qaṭʿi 
dan hamzah waṣal ketika 

didiktekan? 

Saya belum faham mengenai penulisan 

hamzah qaṭʿi dan hamzah waṣal 

 

 



 
 

 
 

LAMPIRAN 5 

TABEL BENTUK KESALAHAN 

TABEL 5.  Kesalahan Imlāʾ Siswa Kelas X Pesantren Tarbiyah Takalar 

No NS Kata Jenis Kesalahan 
   HHi HDD Har ALSQ HHa FK 

1. AB ّلاىاإ )*(  - - - - 3 3 

)**( لاىإإّ           

)*( ضَ الْمَرْ     - - 1 - - 1 

)**( ضَىالْمَرْ           

2. AK ّلاىاإ )*(  - - - - 3 3 

**() لاىإإّ           

)*( لاىا    - - 1 - - 1 

)**( لاىإإّ           

)*(تإّراّبـاّالساّ    - - 2 - - 2 

)**( راةإّبـ وّْالساّ           

)*( ضَ الْمَرْ     - - 1 - - 1 

)**( ضَىالْمَرْ           

)*( دارْساّااّ    - - - 1 - 1 

)**( دارْساّلا          

)*( طَّبِيْبُ ا    - - 1 1 - 2 

)**( طَّبِيْبُ الَ          

رُّااّ   )*( تااجإ  - - - 1 - 1 

رُّاال   )**( تااجإ        

)*( وْناّهُّاالْفلَاّ    1 - - - - 1 



 
 

 
 

)**( وْناّحُّاالْفلَاّ          

)*( راعاةإّدّْالماّ    1 - - - - 1 

)**( راعاةإّزّْالماّ          

3. ANN ّلاّاإ )*(  3 - 4 - 3 10 

)**( لاىإإّ           

)*( مدرستإّلاّاإّ    - 1 4 1 - 6 

ةإّاإّ    لاىّالْمادْراسا

)**(  

      

)*( ابُ بِ الَطَّ     - - 2 - - 2 

)**( يْبُ الَطَّبِ            

*()ضَ مَرْ  لْ يُ عَالِجُ      - 1 1 1 - 3 

 ىمَرْضَ جُ الْ يُ عَالِ   
)**( 

      

)*( رإجُّاالتاا    2 - - - - 2 

رُّاالتاا   )**( جإ        

  )*(- 4 - 4 - - 8 

)**( ياذْهابُّ          

 لَاّكُّ    
)*( 

- - 1 - - 1 

)**( لاّكُّ          

)*( اكإاىسّ اإلاّ    1 1 2 1 - 5 

)**( وْقإّسّ اإلاىّال          

)*( وْناّهُّّلاّاالْفاّ    1 - 1 - - 2 

()** وْناّلَاحُّاالْفاّ          

بُّ   )*( ناّاياذْها  - - 1 - - 1 



 
 

 
 

بّـُياذّْ   )**( ناّوّْها        

  ّ)*( - 7 1 5 1 - 14 

)**( المازْراعاةإّ          

ر إّ   ّتُّالمُدا )*( سا  - 1 - - - 1 

ر إّ   ةُّالمُدا )**( سا        

 تُّتاكّْ    
)*( 

1 - - - - 1 

)**( بُّتاكْتُّ          

)*( ارْساّداّ    - - 2 1 - 3 

)**( ساّرّْالداّ          

  ّّ)*( - 10 1 10 1 - 22 

 عالاىّالسابـ وْراةإّ  

)**( 

      

4. ARV ّلاىاإ )*(  - - - - 3 3 

)**( لاىإإّ           

دْراّ   )*( ةإّسالْما  - - 1 - - 1 

  
دْراّ   )**( ةإّساّالْما

      

)*( بُ بِ الطَّ     - - 1 - - 1 

)**( بُ بِيْ الطَّ            

)*( ضَ الْمَرْ     - - 1 - - 1 

)**( ضَىالْمَرْ           

)*( رُّااتاجإّ    - - 1 1 - 2 

رُّاتاّاال   )**( جإ        

)*( س وْقإّ    - -  1 - 1 

)**( س وْقإّال          



 
 

 
 

)*( ناّحُّاالْفلَاّ    - - 1 - - 1 

)**( ناّوّْحُّاالْفلَاّ          

)*( ناّبُّياذْهاّ    - - 1 - - 1 

بّـُ   )**( ناّوّْياذْها        

)*( مازْراعاةإّ    - - - 1 - 1 

)**( راعاةإّزّْالماّ          

)*( لاىااّ    1 - - - - 1 

)**( ىعالاّ          

بـ راّ   )*( ةإّسا  - - 2 1 - 3 

)**( راةإّوّْبـّ الساّ          

5. NFS ّلاىاإ )*(  - - - - 3 3 

)**( لاىإإّ           

)*( باّهاّزّْياـّ    1 - 1 - - 2 

  
  )**( بُّهاّذّْياّ

      

)*( ضالْمَرْ     - - 2 - - 2 

)**( ضَىالْمَرْ           

رُّتااال   )*( جإ  - - 2 - - 2 

رُّتاّاال   )**( اجإ        

)*( ناّهُّّلاّاالْف    1 - 3 - - 4 

)**( ناّلَاحُوّْاالْف          

)*( ناّبُّياذْهاّ    - - 1 - - 1 

بّـُ   )**( ناّوّْياذْها        

)*( ةإّساّراّذّْالماّ    2 - - - - 2 



 
 

 
 

**() ةإّعاّرازّّْالماّ          

ر إساّ   )*( اتُّالمُدا  - - 1 - - 1 

ر إساّ   )**( ةُّالمُدا        

*() رْساّداّبُّتّـُّكّْتاّ    - 2 1 1 - 4 

 رْساّالداّبُّكْتُّتاّ  

)**( 

      

6. SMW ّلاىاإ )*(  - - 2 - 3 5 

)**( لاىإإّ           

ةإّماّ   )*( دْراسا  - - - 1 - 1 

ةإّالّْ   دْراسا   )**( ما
      

)*( بُ بِ اَطَّ     - - 1 1 - 2 

)**( بُ يْ طَّبِ لاَ           

)*( جُ لِ  عَ يُ     - 1 1 - - 2 

)**( لِجُ ايُ عَ           

)*( ضِ الْمَرْ     - - 2 - - 2 

)**( ضَىالْمَرْ           

)*( بُّهاّزّْياـّ    1 - - - - 1 

)**( هابُّذّْياّ          

)*( قإّوّّْسّ ال    - 1 - - - 1 

)**( قإّوّْسّ ال          

)*( وْناّهُّاالْفلَاّ    1 - - - - 1 

)**( وْناّحُّاالْفلَاّ          

)*( ناّبُّهاّزّْياـّ    1 - 1 - - 2 

)**( ناّوّْبّـُهاّذّْياّ          



 
 

 
 

)*( كْتُبُّناّ    1 - - - - 1 

)**( كْتُبُّتاّ          

)*( دارْساّ    - - 1 1 - 2 

)**( رْساّالداّ          

)*( لاّعاّ    - - 1 - - 1 

)**( ىعالاّ          

بـ وْراّ   )*( سا  1 - 1 1 - 3 

)**( ةإّبـ وْراّالساّ          

7. DM ّلاىاإ )*(  - - - - 3 3 

)**( لاىإإّ           

 مَرْضَىلِ جُلْ يُ عَا  

)*( 

- 2 1 1 - 4 

 ىرْضَ الْمَ  لِجُ يُ عَا  
)**(  

      

رُّتاّاال   )*( جإ  - - 1 - - 2 

رُّتاااال   )**( جإ        

)*( لَاّكُّ    - - 1 - - 2 

)**( لاّكُّ          

)*( كإيّْالس وّْ    1 - 1 - - 2 

)**( قإّالس وّْ          

)*( ناّبُّهاّذّْياّ    1 - - - - 1 

)**( ناّوّْهابّـُذّْياّ          

)*( راعاةإّذّْالماّ    1 - - - - 1 

)**( راعاةإّزّْالماّ          



 
 

 
 

8. DF ّلاّاإ )*(  - - 2 - 3 5 

**() لاىإإّ           

)*( بُّحاّياذّْ    1 - - - - 1 

  )**( بُّهاّياذّْ  
      

ةإّماّ   )*( دْراسا  - - - 1 - 1 

ةإّالْماّ   )**( دْراسا        

)*( بُ بِ لطَّ ا    - - 1 - - 1 

)**( بُ يْ لطَّبِ ا          

 ضَ رْ لْ مَ يُ عَالِجُ   
)*( 

- 1 1 1 - 3 

 ضَىمَرْ جُ الْ يُ عَالِ   

)**( 

      

رُّتاّاال   )*( جإ  - - 1 - - 1 

رُّااالتاّ   )**( جإ        

)*(ّلَاّكُّ    - - 1 - - 1 

)**( لاّكُّ          

ّس كإّ   )*( اإلا  1 - 1 1 - 3 

)**( وْقإّسّ الاإلاىّ          

)*( وْناّلاهُّاالْف    1 - 1 - - 2 

)**( وْناّلَاحُّاالْف          

)*( بُـوْناّحاّياذّْ    1 - - - - 1 

)**( بُـوْناّهاّذّْياّ          

)*( راعاةإّذّْماّلّْلااّإّ    1 1 - 1 - 3 

 راعاةإّلاىّالمازّْاإّ  

)**( 

      



 
 

 
 

*() رْساّبُداّتاكْتّـُ    - 1 - 1 - 2 

 دارْساّالتاكْتُبُّ  

)**( 

      

()* سابـ وْراةإّاالاى    1 1 1 1 - 4 

 بـ وْراةإّعالاىّالساّ  

)**( 

      

9. FHR ّلاىاإ )*(  - - - - 3 3 

)**( لاىإإّ           

)*( رْساّاداّ    - - - 1 - 1 

  )**( رْساّالداّ  
      

)*( سابـ وْراةإّ    - - - 1 - 1 

)**( سابـ وْراةإّال          

)*( عَالِجُ وْ ي ُ     - - 1 - - 1 

)**( عَالِجُ ي ُ           

)*( ضَ الْمَرْ     - - 1 - - 1 

)**( ىالْمَرْضَ           

رُّتااّاّ   )*( جإ  - - 1 1 - 2 

رُّاتالّااّ   )**( جإ        

)*(ّوْقإّسّ     - - - 1 - 1 

)**( وْقإّالسّ           

)*( وْناّلاهُّاالْف    1 - 1 - - 2 

)**( وْناّلَاحُّاالْف          

)*( ناّبُّياذْهاّ    - - 1 - - 1 

)**( ناّوّْبّـُهاّياذّْ          



 
 

 
 

ذْداا   )*( عاةإّلما  2 - 1 1 - 4 

زْراّ   )**( عاةإّالما        

10. HK ّلاىاإ )*(  - - - - 3 3 

)**( لاىإإّ           

)*( بُّحاّياذّْ    1 - - - - 1 

  )**( بُّهاّياذّْ  
      

بُ ا   )*( اطَّبِي ْ  - - 1 1 - 2 

)**( بُ طَّبِيْ ال          

)*( جِلُ  عَ يُ     2 - 1 - - 3 

)**( لِجُ اعَ ي ُ           

)*( اضَ مَرْ     - - 1 1 - 2 

)**( ىمَرْضَ الْ           

رُّتاّعاّ   )*( جإ  1 - 1 - - 2 

رُّاتاّاال   )**( جإ        

)*(ّبُّهاّزّْياـّ    1 - - - - 1 

)**( بُّهاّذّْياّ          

)*( مإنّْياـوّْ    - - 1 - - 1 

)**( مإّياـوّْ          

)*( س كإّ    1 - 1 1 - 3 

)**( وْقإّالسّ           

*() نحُوّْلاّاالْفاّ    - - 2 - - 2 

()** ناّحُوّْلَاّاالْفاّ          

)*(ّنبُـوّْهاّزّْياـّ    1 - 1 - - 2 



 
 

 
 

)**( ناّبُـوّْهاّذّْياّ          

)*( ةإّحاّزْراّماّ    1 - - 1 - 2 

)**( ةإّعاّزْراّالماّ          

)*( عّْعالاّ    - - 1 - - 1 

)**( ىعالاّ          

)*( ةإّبـ راّساّ    - - 1 1 - 2 

**() ةإّوْراّسابـّ ال          

11. IKA ّلاىاإ )*(  - - - - 1 1 

)**( لاىإإّ           

)*( ضَ مَرْ الْ     - - 1 - - 1 

)**( ىمَرْضَ الْ           

12. JKJ ّلاىاإ )*(  - - - - 3 3 

)**( لاىإإّ           

13. KK ّلاىاإ )*(  - - - - 3 3 

)**( لاىإإّ           

)*( ضَ مَرْ الْ     - - 1 - - 1 

)**( ىرْضَ مَ الْ           

14. MDS ّلاىاإ )*(  - - - - 3 3 

)**( لاىإإّ           

دْراّ   )*( ةإّسالْما  - - 1 - - 1 

  
دْراّ ةإّالْما   )**( سا

      

)*( دُّجإّاات    1 - 3 1 - 5 

)**( رُّجإّلتااااّ          



 
 

 
 

)*( بُّحاّياذّْ    1 - - - - 1 

)**( بُّهاّياذّْ          

)*(كُّلاّ    - 1 - - - 1 

)**( كُلاّ          

)*( مإّياأ    1 - - - - 1 

)**( مإّوّْياـّ          

  ّ )*(اإلاىسّْسُّكإ  1 1 2 1 - 5 

)**( وْقإّلاىّالسّ اإّ          

  -  )*(  6 - 5 1 - 12 

)**( الَطَّبِيْبُ           

  -  )*(  5 - 5 - - 10 

)**( يُ عَالِجُ           

  -  )*(  6 - 3 1 - 10 

)**( رْضَىالْمَ           

)*(ّناّحُّّلاّاافاّ    - - 2 1 - 3 

)**( وْناّحُّلَاّفاالّْ          

)*( ناّحابُّياذّْ    1 - - 1 - 2 

)**( ناّوّْبّـُهاّياذّْ          

ّتإّ   ّلّْمُسْراكا  اإلا

)*( 

3 1 1 1 - 6 

 عاةإّرازّّْلاىّالماّاإّ  

)**( 

      

)*( امُرار إسُّ    2 - 1 1 - 4 

)**( ساةُّر إّداّالمُّ          



 
 

 
 

)*(بُّكّْتُّتاّ    - 1 - - - 1 

)**( بُّكْتُّتاّ          

)*( داداّ    5 - 4 1 - 10 

)**( الدارْساّ          

فُداتإّ    االاسّْساّ

)*( 
4 1 4 1 - 10 

 لاىّالسابـ وْراةإّعاّ  

)**( 

      

15. MAI ّلاىاإ )*(  - - - - 3 3 

)**( لاىإإّ           

)*( وّْتاكْتُـبّـُ    - - 1 - - 1 

  )**( بُّتاكْتُّ  
      

)*( دارْساّااّ    - - -- 1 - 1 

)**( دارْساّال          

)*( راةإّسابـ وّْ    - - - 1 - 1 

)**( راةإّالسابـ وّْ          

)*( طَّبِيْبُ كْ اَ     - - - 1 - 1 

)**( طَّبِيْبُ لاَ           

 ُُّّضَ رْ لْ مَ يُ عَالِجُ   
)*( 

- 1 1 1 - 3 

 ىمَرْضَ جُ الْ الِ يُ عَ   
)**( 

      

)*(رُّيجإّااكْتاّ    - - 2 1 - 3 

)**( رُّاالتااجإّ          

)*( وّْبّـُزْحاّياـّ    2 - 1 - - 3 



 
 

 
 

)**( ذْهابُّياّ          

)*( وْمإّيـاّل إّكُّ    - 1 - - - 1 

ّياـّكُّ   )**( وْمإّل إ        

)*( وْقإّسّ     - - - 1 - 1 

)**( وْقإّالسّ           

)*(ّناّحُّلاّاالْف    - - 2 - - 2 

)**( ناّوّْحُّلَاّاالْف          

)*( بُـوْناّزْحاّياـّ    2 - - - - 2 

)**( بُـوْناّذْهاّياّ          

)*( عاةإّرّالمازّْ    - - 1 - - 1 

)**( عاةإّراّالمازّْ          

16. SMM ّلاىاإ )*(  - - - - 3 3 

)**( لاىإإّ           

)*( بُ بِ الَطَّ     - - 1 - - 1 

  )**( يْبُ لطَّبِ اَ   
      

)*( ضَ الْمَرْ     - - 1 - - 1 

)**( ىالْمَرْضَ           

)*( وْناّهُّاالْفلَاّ    1 - - - - 1 

)**( وْناّحُّاالْفلَاّ          

17. NAK ّلاىاإ )*(  - - - - 3 3 

)**( لاىإإّ           

)*( ضَ الْمَرْ     - - 1 - - 1 

)**( ىالْمَرْضَ           



 
 

 
 

)*( كإّوّْالسّ     1 - - - - 1 

)**( قإّالس وّْ          

)*( وْناّحُّلاّاالْف    - - 1 - - 1 

)**( وْناّحُّلَاّاالْف          

)*( راعاةإّذّْالماّ    1 - - - - 1 

)**( راعاةإّزّْالماّ          

)*( رْساّداّ    - - - 1 - 1 

)**( دارْساّال          

18. NMT ّلاىاإ )*(  - - - - 3 3 

)**( لاىإإّ           

)*( ضَ الْمَرْ     - - 1 - - 1 

)**( ىالْمَرْضَ           

)*( بُّحاّزّْياـّ    2 - - - - 2 

)**( بُّذْهاّياّ          

)*( هابُـوْناّزّْياـّ    1 - - - - 1 

)**( هابُـوْناّذّْياّ          

19. NSM ّلاىاإ )*(  - - - - 3 3 

)**( لاىإإّ           

)*( بُ بِ الَطَّ     - - 1 - - 1 

  )**( يْبُ الَطَّبِ   
      

)*( ضَ الْمَرْ     - - 1 - - 1 

)**( ىالْمَرْضَ           

20. NAZ ّاإلا )*(  - - 2 - 3 5 



 
 

 
 

)**( إإلاى           

)*( بُ بِ الَطَّ     - - 1 - - 1 

  )**( يْبُ الَطَّبِ   
      

)*( ضَ الْمَرْ     - - 1 - - 1 

)**( ىالْمَرْضَ           

)*( وْقإّسّ ا    - - - 1 - 1 

  )**( وْقإّالسّ   
      

)*( راعاةإّذّْالماّ    1 - - - - 1 

)**( راعاةإّزّْالماّ          

21. PED ّلاىاإ )*(  - - - - 3 3 

)**( لاىإإّ           

دْراّ   )*( ةإّسالْما  - - 1 - - 1 

  
دْراّ ةإّالْما   )**( سا

      

)*( دُّجإّاات    1 - 3 1 - 5 

)**( رُّجإّالتاّااّ          

)*( بُّحاّياذّْ    1 - - - - 1 

)**( بُّهاّياذّْ          

)*(كُّلاّ    - 1 - - - 1 

)**( كُلاّ          

)*( مإّياأ    1 - - - - 1 

)**( مإّوّْياـّ          

  ّ )*(اإلاىسّْسُّكإ  1 1 2 1 - 5 

)**( وْقإّلاىّالسّ اإّ          



 
 

 
 

  -  )*(  6 - 5 1 - 12 

)**( بُ الَطَّبِيْ           

  -  )*(  5 - 5 - - 10 

)**( يُ عَالِجُ           

  -  )*(  6 - 3 1 - 10 

)**( الْمَرْضَى          

)*(ّناّحُّّلاّاافاّ    - - 2 1 - 3 

)**( وْناّحُّلَاّفاالّْ          

)*( ناّحابُّياذّْ    1 - - 1 - 2 

)**( ناّوّْبّـُهاّياذّْ          

ّتإّ   ّلّْمُسْراكا  اإلا

)*( 

3 1 1 1 - 6 

 عاةإّرازّّْلاىّالماّاإّ  

)**( 

      

)*( امُرار إسُّ    2 - 1 1 - 4 

)**( ساةُّر إّداّالمُّ          

)*(بُّكّْتُّتاّ    - 1 - - - 1 

)**( بُّكْتُّتاّ          

)*( داداّ    5 - 4 1 - 10 

)**( الدارْساّ          

فُداتإّ    االاسّْساّ

)*( 
4 1 4 1 - 10 

 ةإّوْراّلاىّالسابـّ عاّ  
)**( 

      

22. RRP ّاإلا )*(  3 - 2 - 3 8 



 
 

 
 

)**( إإلاى           

ةإّماّ   )*(دْراسا  - - - 1 - 1 

ةإّالّْ   دْراسا )**(ما        

)*( بُ بِ الَطَّ     - - 1 - - 1 

  )**( يْبُ الَطَّبِ   
      

 1 - - 1 - - )*(لِجُ  عَ يُ   

       )**(جُ الِ يُ عَ   

)*( ضَ الْمَرْ     - - 1 - - 1 

)**( ىالْمَرْضَ           

)*(راّاالتااجإّ    - - 1 - - 1 

)**(رُّاالتااجإّ          

)*( س وْقإّا    - - - 1 - 1 

  )**( وْقإّالسّ   
      

  
ّ)*( بُّياذْهاّ 2 - 1 - - 3 

بّـُ   ّ)**(وْناّياذْها       

)*( راعاةإّدّْالماّ    1 - - - - 1 

)**( راعاةإّزّْالماّ          

ّ)*( تإّساّراّالمُداّ   - - 3 - - 3 

ّ)**( ةُّساّر إّالمُداّ         

رّْال   )*( ساّدا  1 - 2 - - 3 

)**( ساّدارّْال          

23. RUP ّاإلا )*(  - - - - 3 3 

)**( إإلاى           



 
 

 
 

)*( بُ بِ الَطَّ     - - 1 - - 1 

  )**( يْبُ الَطَّبِ   
      

)*( ضَ الْمَرْ     - - 1 - - 1 

)**( ىضَ الْمَرْ           

)*( لَاّكُّ    - - 1 - - 1 

  )**(ّلاّكُّ  
      

)*( وْناّهُّاالْفلَاّ    1 - - - - 1 

)**( وْناّحُّاالْفلَاّ          

24. UAJ ّاإلا )*(  - - 1 - 3 4 

)**( إإلاى           

)*( بُ بِ االَطَّ     - - 2 - - 2 

  )**( يْبُ طَّبِ الَ  
      

 1 - - 1 - - )*(لِجُ  عَ يُ   

       )**(جُ الِ يُ عَ   

)*( ضَ الْمَرْ     - - 1 - - 1 

)**( ىالْمَرْضَ           

)*( رجاات    - - 5 1 - 6 

رُّلتااااّ   )**( جإ        

  
ّ)*( فُّياذْهاّ 1 - - - - 1 

  
ّ)**( بُّياذْهاّ       

)*( س وْقإّا    - - - 1 - 1 

  )**( وْقإّالسّ   
      

)*( ناّحُّاالْفلَاّ    - - 1 - - 1 

)**( ناّوّْحُّاالْفلَاّ          



 
 

 
 

ّ)*( حاناّياذّْ   2 - 1 - - 3 

بّـُياذّْ   ّ)**(وْناّها       

)*( ىـازْراعاةإّاإلّْ    - 1 - 1 - 2 

 زْراعاةإّلاىّالماّاإّ  

)**(  

      

)*( بُّتتاكّْ    - - 1 - - 1 

)**( بُّتُّتاكّْ          

)*( ةإّبـ راّساّ    1 - 2 1 - 3 

)**( راةإّبـ وّْالساّ          

25. WRF اإلاى )*(  - - - - 3 3 

)**( إإلاى           

)*( ضَ الْمَرْ     - - 1 - - 1 

)**( ىالْمَرْضَ           

)*( وْناّهُّاالْفلَاّ    1 - - - - 1 

)**( وْناّحُّاالْفلَاّ          

 TOTAL 158 29 214 65 73 539 
 Pesentase 

Kesalahan 
Imla’ (%) 

5,74% 1,05% 8% 23,63
% 

20,85% 100% 

 

 

Keterangan: 

NS  : Nama Siswa 

HHi  : Huruf Hijaiyah 

HDD  : Huruf yang Disambung dan Dipisah 

Har  : Harakat 



 
 

 
 

ALSQ  : Alif Lam Syamsiyah dan Alif Lam Qamariyah 

HHa  : Huruf Hamzah 

FK  : Frekuensi Kesalahan 

(*)  : hasil Imla’ siswa 

(**)  : Penulisan Kata yang Benar 



 
 

 
 

LAMPIRAN 6 

 ANALISIS DATA PENELITIAN 

1. Kesalahan Huruf Hijaiyah dalam Imlāʾ 

Berdasarkan perhitungan distribusi kesalahan pada Tabel 4 Klasifikasi dan 

Frekuensi Kesalahan Imla’ Siswa, maka diperoleh hasil: 

 

  

P =   
Kesalahan huruf Hijiyah dalam 𝑖𝑚𝑙āʾ

Jumlah skor maksimal kesalahan jawaban siswa pada  aspek huruf Hijiyah 
 x 100% 

P =   
158 𝑥 100

110 𝑥 25
 = 

15.800

2.750
 = 5,74% 

Kesalahan yang dilakukan siswa kelas X Pesantren Tarbiyah Takalar dalam 

imlāʾ pada aspek huruf Hijaiyah berada pada kategori sangat rendah, yakni 

5,74%. 

2. Kesalahan Huruf yang Boleh dan Tidak Boleh Disambung dalam Imlāʾ 

Berdasarkan perhitungan distribusi kesalahan pada Tabel 4 Klasifikasi dan 

Frekuensi Kesalahan Imla’ Siswa, maka diperoleh hasil: 

 

  

P = 
Kesalahan huruf yang boleh dan tidak boleh disambung dalam 𝑖𝑚𝑙āʾ

Jumlah skor maksimal kesalahan aspek huruf boleh dan tidak boleh disambung
 x 100% 

P =   
29 𝑥 100

110 𝑥 25
 = 

2.900

2.750
 = 1,05% 

Kesalahan yang dilakukan siswa kelas X Pesantren Tarbiyah Takalar dalam 

imlāʾ pada aspek huruf yang boleh dan tidak boleh disambung berada pada 

kategori sangat rendah, yakni 1,05%. 

Persentase P = 
𝑭

𝑵
 x 100% 

 

Persentase P = 
𝑭

𝑵
 x 100% 

 



 
 

 
 

3. Kesalahan Harakat dalam Imlāʾ 

Berdasarkan perhitungan distribusi kesalahan pada Tabel 4 Klasifikasi dan 

Frekuensi Kesalahan Imla’ Siswa, maka diperoleh hasil: 

 

  

P =   
Kesalahan harakat dalam 𝑖𝑚𝑙āʾ

Jumlah skor maksimal kesalahan jawaban siswa pada  aspek harakat
 x 100% 

P =   
214 𝑥 100

107 𝑥 25
 = 

21.400

2.675
 = 8% 

Kesalahan yang dilakukan siswa kelas X Pesantren Tarbiyah Takalar dalam 

imlāʾ pada aspek harakat berada pada kategori sangat rendah, yakni 8%. 

4. Kesalahan Alif Lam Syamsiyah dan Alif Lam Qamariyah dalam Imlāʾ 

Berdasarkan perhitungan distribusi kesalahan pada Tabel 4 Klasifikasi dan 

Frekuensi Kesalahan Imla’ Siswa, maka diperoleh hasil: 

 

  

P=
Kesalahan 𝑎𝑙𝑖𝑓 𝑙𝑎𝑚 𝑠𝑦𝑎𝑚𝑠𝑖𝑦𝑎ℎ dan 𝑎𝑙𝑖𝑓 𝑙𝑎𝑚 𝑞𝑎𝑚𝑎𝑟𝑖𝑦𝑎ℎ  dalam 𝑖𝑚𝑙āʾ′

Jumlah skor maksimal kesalahan aspek 𝑎𝑙𝑖𝑓 𝑙𝑎𝑚 𝑠𝑦𝑎𝑚𝑠𝑖𝑦𝑎ℎ 𝑎𝑙𝑖𝑓 𝑙𝑎𝑚 𝑞𝑎𝑚𝑎𝑟𝑖𝑦𝑎ℎ
x100% 

P =   
65 𝑥 100

11 𝑥 25
 = 

6.500

275
 = 23,63% 

Kesalahan yang dilakukan siswa kelas X Pesantren Tarbiyah Takalar dalam 

imlāʾ pada aspek alif lam syamsiyah dan alif lam qamariyah berada pada 

kategori rendah, yakni 23,63%. 

5. Kesalahan Huruf Hamzah dalam Imlāʾ 

Berdasarkan perhitungan distribusi kesalahan pada Tabel 4 Klasifikasi dan 

Frekuensi Kesalahan Imla’ Siswa, maka diperoleh hasil: 

Persentase P = 
𝑭

𝑵
 x 100% 

 

Persentase P = 
𝑭

𝑵
 x 100% 

 



 
 

 
 

 

  

P =   
Kesalahan huruf ℎ𝑎𝑚𝑧𝑎ℎ dalam 𝑖𝑚𝑙āʾ

Jumlah skor maksimal kesalahan jawaban siswa pada  aspek huruf ℎ𝑎𝑚𝑧𝑎ℎ
 x 100% 

P =   
73 𝑥 100

14 𝑥 25
 = 

7.300

350
 = 20,85% 

Kesalahan yang dilakukan siswa kelas X Pesantren Tarbiyah Takalar dalam 

imlāʾ pada aspek huruf hamzah berada pada kategori rendah, yakni 20,85%. 

 

Persentase P = 
𝑭

𝑵
 x 100% 
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