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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN 

A. Konsonan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Huruf 
Arab 

Nama Huruf Latin Nama 

 alif tidak dilambangkan tidak dilambangkan ا

 ba b be ب

 ta t te ت

 s\a s\ es (dengan titik di atas) ث

 jim j je ج

 h}a h} ha (dengan titik di bawah) ح

 kha kh ka dan ha خ

 dal d de د

 z\al z\ zet (dengan titik di atas) ذ

 ra r er ر

 zai z zet ز

 sin s es س

 syin sy es dan ye ش

 s}ad s} es (dengan titik di bawah) ص

 d}ad d} de (dengan titik di bawah) ض

 t}a t} te (dengan titik di bawah) ط

 z}a z} zet (dengan titik di bawah) ظ

 ain ‘ apostrof terbalik‘ ع

 gain g ge غ

 fa f ef ف
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Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda 

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

B. Vokal 

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

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

lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara 

harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu: 

Nama Huruf Latin Nama Tanda 

fath}ah a a  َا 
kasrah 

 

i i  ِا 

d}ammah u u  ُا 

 kaf k ka ك

 lam l el ل

 mim m em م

 nun n en ن

 wau w we و

ـه  ha h ha 

 hamzah ’ apostrof ء

 ya y ye ى

 qaf q qi ق
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 Contoh:  َكَـيْـف : kaifa 

 haula : هَـوْ لَ    

C. Maddah 

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, 

transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu: 

 

 

 

 

 

 

 Contoh: 

 <rama : رَمَـى   ma>ta : مـاَ تَ 

 yamu>tu : يَـمـوُْ تُ    qi>la : قِـيْـلَ  

D. Ta marbu>t}ah 

Transliterasi untuk ta marbu>t}ah ada dua, yaitu: ta marbu>t}ah yang hidup atau 

mendapat harkat fath}ah, kasrah, dan d}ammah, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan 

ta marbu>t}ah yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah [h]. 

Nama Huruf Latin Nama Tanda 

fath}ah  dan ya ai a dan i  َْـى 

fath}ah dan wau au a dan u  َْـو 

Nama 

 

Harkat dan 
Huruf 

fath}ah dan 
alif atau ya 

ى  | ... َ ا  ... َ  

 

kasrah dan 
ya 

ى ◌ِ   

 

d}ammah 
dan wau 

و ◌ُ   

 

Huruf dan  
Tanda 

a> 

i> 

u> 

Nama 

 

a dan garis di 
atas 

i dan garis di 
atas 

u dan garis di 
atas 
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Kalau pada kata yang berakhir dengan ta marbu>t}ah diikuti oleh kata yang 

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

marbu>t}ah itu ditransliterasikan dengan ha (h). 

Contoh:  

الِ رَوْضَـة ُ الأ طْفَ     : raud}ah al-at}fa>l 

 al-madi>nah al-fa>d}ilah : الَْـمَـدِيْـنَـة ُ الَْـفـاَضِــلَة ُ 

ْـحِـكْـمَــة ُ   al-h}ikmah :  الَ

E. Syaddah  (Tasydi>d) 

Syaddah atau tasydi>d yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan 

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

huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah. 

Contoh: 

 َ َ    <rabbana : رَبّــَنا  <najjai>na : نَـجّـيَْــنا

ْــحَـقّ ُ  ْــحَـجّ ُ    al-h}aqq : الَ  al-h}ajj : الَ

 aduwwun‘ : عَـدُوٌّ    nu“ima : نعُّــِمَ 

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

 .maka ia ditransliterasi seperti huruf maddah (i>) ,(ـــــِىّ )

Contoh:  ٌّعَـلِـى : ‘Ali> (bukan ‘Aliyy atau ‘Aly) 

 Arabi> (bukan ‘Arabiyy atau ‘Araby)‘ : عَـرَبــِىُّ 

F. Kata Sandang 

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

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

biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsiah maupun huruf qamariah. Kata 
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sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang 

ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis 

mendatar (-). 

Contohnya: 

 al-syamsu (bukan asy-syamsu) :  الَشّّ◌ـمَْـسُ 

لــْزَلــَة ُ   al-zalzalah (az-zalzalah) : الَزَّ
ْــفَـلْسـفَة ُ   al-falsafah : الَ
ْــبـــِلاَدُ   al-bila>du :  الَ

G. Hamzah 
Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (’) hanya berlaku bagi 

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

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

Contohnya: 

 ta’muru>na : تـأَمُـرُوْنَ 

ْــنّـوَْءُ   ’al-nau : الَ
 syai’un : شَـيْءٌ 
 umirtu : أ ُُ◌مِـرْ تُ 

H.  Penulisan Kata Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia 
Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau 

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

kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa 

Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis 

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

Sunnah, khusus dan umum. Namun bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu 

rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh. 

Contoh: 

Fi> Z{ila>l al-Qur’a>n 
Al-Sunnah qabl al-tadwi>n 
Al-iba>ra>t bi ‘umu>m al-lafz} la> bi khusu>s al-sabab 

I. Lafz} al-Jala>lah  (الله) 
Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jarr dan huruf lainnyaatau 

berkedudukan sebagai mud}a>f ilaih (frase nominal), ditransliterasi tanpa huruf 

hamzah. 



xv 
 

Contoh: 

  di>nulla>h : دين الله
 billa>h :  باالله
Adapun ta marbut}ah di akhir kata yang disandarkan kepada lafz} al-jala>lah, 

ditransliterasi dengan huruf [t].  

Contoh: 

 hum fi> rah}matilla>h : هم في رحمة الله
J. Huruf Kapital 

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital, dalam transliterasi 

ini huruf tersebut digunakan juga berdasarkan pada pedoman ejaan Bahasa Indonesia 

yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf 

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

Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf 

kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika 

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

huruf kapital (Al-). 

Contoh: 

Wa ma> Muh}ammadun illa> rasu>l 

Inna awwala baitin wud}i‘a linna>si lallaz}i> bi Bakkata muba>rakan 

Syahru Ramad}a>n al-ladhi> unzila fi>h al-Qur’a>n 

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

Abu> Nas}r al-Fara>bi> 

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

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

disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi. 

Contoh: 

Abu> al-Wali>d Muh}ammad ibnu Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abu> al-

Wali>d Muh}ammad (bukan: Rusyd, Abu> al-Wali>d Muh}ammad Ibnu) 

Nas}r H{a>mid Abu> Zai>d, ditulis menjadi: Abu> Zai>d, Nas}r H{a>mid (bukan: 

Zai>d, Nas}r H{ami>d Abu>) 
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ABSTRAK 
Nama : Surianti 
NIM : 80100207140 
Konsentrasi : Pendidikan Bahasa Arab 
Judul Tesis : Orientasi Pembelajaran Bahasa Arab pada Jurusan Pendidikan 

Bahasa Arab Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Alauddin 
Makassar  

Penulisan tesis ini dilakukan untuk memperoleh gambaran obejektif tentang Orientasi 
Pembelajaran Bahasa Arab pada Jurusan Pendidikan Bahasa Arab UIN Alauddin Makassar. 
Adapun yang menjadi pokok permasalahannya adalah analisis objektif tentang komponen utama 
pembelajaran bahasa Arab yang meliputi  dosen, mahasiswa, alat (yang meliputi kurikulum, 
metode dan media) dan tujuan pembelajaran itu sendiri, dengan submasalahnya yaitu: 1) 
Bagaimana tujuan pembelajaran bahasa Arab pada Jurusan Pendidikan Bahasa Arab? 2) 
Bagaimana  faktor-faktor pendukung dan penghambat tujuan pembelajaran bahasa Arab pada 
Jurusan Pendidikan Bahasa Arab? dan 3) Bagaimana upaya-upaya yang dilakukan oleh Jurusan 
Pendidikan Bahasa Arab dalam mengoptimalkan perwujudan tujuan pembelajaran bahasa Arab? 

 Penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research) dan jenisnya tergolong kualitatif 
dengan metode pengumpulan data yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi sehingga 
melahirkan hasil analisis yang lebih komprehensif. Penelitian ini menggunakan pendekatan 
pedagogis, psikologis, sosiologis dan linguistik. Penetapan sumber data dilakukan secara 
purposive dan teknik analisis data menggunakan analisis teori Miles dan Huberman, dengan 
proses pengolahan data melalui tiga tahap, yaitu; reduksi data, penyajian data, dan 
verifikasi/penarikan kesimpulan. 
 Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) Pembelajaran bahasa Arab pada Jurusan 
Pendidikan Bahasa Arab terfokus pada tujuan yang bersifat pedagogis, komunikatif-integratif 
dan instrumental. 2) Faktor-faktor pendukung dan penghambat pencapaian tujuan pembelajaran 
bahasa Arab pada Jurusan Pendidikan Bahasa Arab berasal dari seluruh komponen pembelajaran 
bahasa Arab mulai dari Dosen, Mahasiswa, Alat (yang meliputi kurikulum, metode dan media) 
dan Lingkungan pembelajarannya. 3) Pihak Jurusan Pendidikan Bahasa Arab terus melakukan 
upaya untuk meningkatkan kualitas pembelajaran bahasa Arab demi terwujudnya realisasi dari 
tujuan pembelajaran yang telah ada. Upaya tersebut diantaranya adalah, evaluasi terhadap tujuan 
pembelajaran dan sistem pengelompokan, penambahan media dan bahan ajar, penciptaan 
aktifitas belajar yang aktif, inovativ, kreatif, efektif dan menyenangkan, penguatan peranan 
mahasiswa sebagai pelaku pembelajaran yang utama, merancang kurikulum, materi, metode, dan 
media pembelajaran yang sesuai dengan abilitas mahasiswa dan melakukan peningkatan kualitas 
dosen bahasa Arab. 

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber yang signifikan dalam memasok 
informasi dan rekomendasi bagi Jurusan Pendidikan Bahasa Arab di masa yang akan datang. 
Selain itu, penelitian ini diharapkan menjadi acuan bagi Jurusan Pendidikan Bahasa Arab dalam 
pengambilan kebijakan yang sesuai dengan visi dan misi Jurusan agar dapat menjadi salah satu 
aset terbesar dan penting dalam memajukan nama Universitas di masa yang akan datang.  
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BAB I 

PENDAHULUAN 

  

A. Latar Belakang Masalah 

Kehidupan manusia merupakan kehidupan sosial yang menuntut terjalinnya 

interaksi sosial antara yang satu dengan yang lainnya. Kedinamisan kehidupan ini 

diwarnai dengan beragam fenomena, salah satunya adalah perubahan lingkungan 

sosial yang disebabkan oleh pembauran budaya antar manusia. Salah satu bentuk 

budaya tersebut adalah pembentukan dan penggunaan bahasa tertentu pada 

lingkungan masyarakat tertentu pula.  

Bahasa hadir bersamaan dengan sejarah komunitas-komunitas yang dalam 

pengertian modern disebut masyarakat atau bangsa. Pemahaman mengenai bahasa 

menjadi hal pokok bagi setiap upaya penyelamatan makna kenyataan hidup 

masyarakat atau bangsa. Manusia senantiasa bergelimang dengan bahasa dan 

bergelut dalam bahasa. Bahasa menstruktur pengalaman dan pengalaman 

membentuk bahasa.1 

Bahasa merupakan alat komunikasi yang penting dalam kehidupan manusia 

yang secara kronologis memiliki fungsi  menyatakan ekspresi diri, berkomunikasi,  

mengadakan integrasi dan adaptasi sosial, serta melakukan kontrol sosial.  Dengan 

 

1Lihat Yudi Latif dan Idi Subandi (ed), Bahasa dan Kekuasaan; Politik Wacana di Panggung 
Orde Baru (Cet. II; Bandung: 1996), h. 17. 
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bahasa, seseorang akan melakukan komunikasi, baik ketika ia akan menyampaikan 

sesuatu yang ada dalam benaknya maupun menerima kabar dari orang lain. 

Begitupun, bahasa memiliki sifat yang universal sehingga bisa digunakan oleh 

siapapun tanpa melihat ras, suku, status sosial, hingga antar bangsa atau benua. 

Belajar suatu bahasa, bahasa ibu atau bahasa nasional, pada masa kanak-

kanak merupakan proses yang mesti berlangsung, suatu proses yang tidak dapat 

dihindari. Seorang anak yang dibesarkan di lingkungan masyarakat yang berbahasa 

Inggris akan mempunyai bahasa ibu bahasa Inggris. Selanjutnya, seorang anak 

apabila dibesarkan di lingkungan yang berbahasa daerah tertentu, misalnya bahasa 

Bugis, Makassar, Mandar dan lain-lain, maka anak tersebut akan memiliki bahasa 

daerah itu sebagai bahasa ibunya. Sedangkan bahasa nasional ialah bahasa resmi 

yang digunakan oleh suatu negara, misalnya bahasa Indonesia. Mempeserta didiki 

bahasa daerah ataupun bahasa Indonesia, biasanya dipelajarii secara otodidak atau 

dari masyarakat sekitar, dimulai dari orang-orang terdekat, seperti ibu, bapak, kakak, 

adik, kemudian teman bermain sampai anak itu memasuki lembaga pendidikan 

formal. Jadi, anak didik Indonesia sebelum memasuki sekolah sudah memiliki 

pengalaman berbahasa, baik bahasa ibu maupun bahasa Indonesia atau kedua-

duanya, karena bangsa Indonesia termasuk yang mempergunakan dwi-bahasa, yaitu 

di samping bahasa nasional juga bahasa daerah.2 

 

2Lihat Tim Penyusun Pedoman Bahasa Arab Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat 
Islam, Pedoman Pengajaran Bahasa Arab pada Perguruan Tinggi Agama Islam IAIN (Jakarta: Proyek 
Pengembangan Sistem Pendidikan Agama, 1976), h. 72. 
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Begitu pentingnya bahasa dalam memenuhi kebutuhan bagi manusia, 

sehingga bahasa mendapatkan perhatian yang sangat khusus bagi setiap komunitas 

untuk didalami dan dikembangkan sesuai dengan kepentingannya masing-masing 

melalui pendidikan dan pengajaran yang disampaikan secara terencana dan 

terorganisasi.  

Pendidikan dan pengajaran bahasa muncul ke permukaan karena didasari oleh 

berbagai kebutuhan manusia baik secara individu maupun kolektif.3 Pada mulanya 

pemenuhan kebutuhan itu muncul melalui proses secara langsung dan alamiah, 

kemudian meningkat pada proses secara terencana dan terorganisasi melalui pranata 

pendidikan dan pengajaran, baik formal maupun nonformal. Tuntutan kebutuhan ini 

mengalami perubahan, karena itu terjadi inovasi agar pendidikan dan pengajaran 

bahasa tetap dapat memenuhi kebutuhan manusia yang terus berubah. 

Berbagai tuntutan pengajaran bahasa secara umum dapat dilihat sebagai 

berikut. Pertama, tuntutan tentang bahasa apa yang harus diajarkan, tuntutan datang 

dari berbagai keperluan, misalnya keperluan agama, ekonomi, politik, ilmu, 

teknologi, pendidikan dan sebagainya. Kedua, tuntutan penguasaan keterampilan 

berbahasa. Ketiga, tuntutan yang berkenaan dengan pengetahuan dan sikap 

berbahasa.4 

 

3Lihat Yus Rusyana, Bahasa dan Sastra dalam Gamitan Pendidikan (Cet I; Bandung, CV 
Diponegoro, 1984), h. 13 

4Ibid.,  h. 14-16. 
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Bahasa Arab5 sebagai media komunikasi dan bahasa agama, menempatkan 

bahasa Arab memegang peranan ganda sehingga posisi ini sangat terasa 

kepentingannya dalam kaitan tuntutan pengajaran bahasa yang telah disebutkan di 

atas, dan menjadikan bahasa Arab tidak lagi terfokus pada bahasa agama akan tetapi 

telah meluas pemakaiannya dalam berbagai bidang kehidupan.  

Para sarjana baik di negeri Barat maupun Timur yang mencermati 

pertumbuhan dan perkembangan dunia Islam mengetahui bahwa selama beberapa 

abad pada masa pertengahan, bahasa Arab selain merupakan bahasa agama juga 

merupakan bahasa yang digunakan dalam dunia ilmu pengetahuan dan kebudayaan 

di seluruh penjuru dunia yang berperadaban. 6  Pendapat ini berindikasi bahwa 

sepatutnya disadari betapa pentingnya peranan bahasa Arab untuk memasuki 

perkembangan modern. Sehingga perlu untuk dipeserta didiki, dipahami dan 

dikuasai serta dikaji lebih mendalam untuk diaplikasikan pada dunia modern, baik 

pada  taraf nasional maupun international.7 

 

5 Bahasa Arab menurut para Mu’arrikh dan Linguist berasal dari satu ras manusia dan 
rumpun bahasa yang mempunyai peran besar dalam sejarah peradaban kuno yakni bangsa Semit. 
Kemudian keturunan mereka berpindah tempat meninggalkan tanah airnya dan menetap di lembah 
sungai Tigris dan Euphrat membentuk rumpun bahasa dan bangsa baru, Seperti Babilonia, Assyiria, 
Ibrani, Armia, Tunisia dan lain-lain Pergulatan antar bahasapun terjadi saling mempengaruhi dan 
mengalahkan, bahasa-bahasa yang dominan pemakai dan pengaruhnya yang keluar sebagai pemenang, 
maka bahasa dari suku itulah yang menjadi bahasa standar, seperti bahasa Arab. Philip K. Hitti, 
History of  the Arab; From the Earliest to the Present, Ed. 10 (New York: Palgrave Macmillan, 2002), 
h. 6. 

6Lihat Juwairiah Dahlan, Metode Belajar Mengajar Bahasa Arab  (Cet I; Surabaya: 
al-Ikhlash, 1992), h. 26. 

7Lihat Harun Nasution, Pembaharuan dalam Islam; Sejarah Pemikiran dan Gerakan (Cet. 
VIII; Jakarta: Bulan Bintang, 1991), h. 14. 
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Eksistensi bahasa Arab yang absah, dimulai pada tahun 1973 untuk pertama 

kalinya dijadikan sebagai bahasa resmi dalam lingkungan Perserikatan Bangsa-

Bangsa (PBB). Pidato-pidato, pembicaraan aktual dan perdebatan yang kontroversial 

di forum tersebut diterjemahkan dan ditafsirkan ke dalam Bahasa Arab yang sejajar 

dengan bahasa-bahasa asing lainnya, seperti Bahasa Inggris, Bahasa Jerman, Bahasa 

Perancis dan lain-lain.8 Pemakaian bahasa Arab sebagai salah satu bahasa resmi di 

PBB adalah memposisikan bahasa ini sebagai bahasa yang dipergunakan untuk alat 

komunikasi antar individu dan masyarakat maupun dalam hubungan diplomasi 

internasional. 9  Oleh karena itu, Bahasa Arab sangat urgen bagi setiap bangsa,  

khususnya bagi umat Islam yang harus menguasai Bahasa Arab, yaitu dengan selalu 

belajar dan mengadakan persiapan pelajaran yang sempurna, menetapkan dan 

menggunakan metode yang efektif dan efisien serta kemampuan mencurahkan 

kesanggupan untuk menerima pelajaran Bahasa Arab, sekaligus mengajarkannya 

agar dapat dipahami dengan sebaik-baiknya.10 

Sejarah perkembangan pengajaran bahasa Arab di Indonesia sendiri 

mengalami empat fase/bentuk. Pertama, bahasa Arab sebagai bahasa agama verbal. 

Pengajaran bahasa Arab fase pertama ini bertujuan untuk dapat mengucapkan doa-

doa atau bacaan-bacaan dalam ibadah salat dan surat-surat pendek Alquran yang 

 
8Lihat Juwairiah Dahlan, op.cit., h. 32. 

9Ibid. 
10Lihat Abu Bakar Muhammad, Metode Khusus Pengajaran Bahasa Arab  (Surabaya: 

Usaha Nasional, 1981), h. 2. 
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lazim disebut Juz’amma. Materi yang diajarkan berupa huruf-huruf Alquran (huruf-

huruf hijaiyah) dengan menggunakan metode abjadiyah (Alphabetic Method).11 

Kedua, bahasa Arab sebagai media memahami agama. Pengajaran bahasa 

Arab fase/bentuk kedua ini adalah untuk tujuan mendalami ajaran agama Islam. 

Materi pelajarannya meliputi fikih, akidah, tafsir, hadis, dan ilmu-ilmu bahasa Arab 

seperti nahu, sharaf dan balagah, dengan buku teks berbahasa Arab yang ditulis oleh 

para ulama dari berbagai abad di masa lalu. Metode yang digunakan adalah metode 

gramatika-terjemah (Qawa>‘id wa Tarjamah), dengan teknik penyajiannya secara 

umum adalah: guru (kiai) dan murid-murid (santri) masing-masing memegang kitab. 

Guru membaca dan mengartikan kata demi kata atau kalimat demi kalimat ke dalam 

bahasa daerah khas pesantren yang telah didekatkan kepada sensitivitas bahasa 

Arab. Santri mencatat arti setiap kata atau kalimat Arab yang diucapkan artinya 

oleh guru (kiai).12 

Ketiga, bahasa Arab sebagai media komunikasi. Pengajaran bahasa Arab fase 

ini untuk tujuan komunikasi lisan dan tulis. Metode yang digunakan adalah metode 

langsung (Tari>qah Muba>syarah), yang dibawa oleh para ulama dan intelektual 

muslim yang belajar di Timur Tengah terutama Mesir. Setibanya di tanah air, 

mereka membawa semangat pembaruan yang tengah melanda negeri-negeri tersebut, 

 
11Lihat Ahmad Fuad Effendy, Metodologi Pengajaran Bahasa Arab, (Cet. ke-3, Malang: 

Misykat, 2005), h. 27 

12Ibid. 
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tidak saja dalam bidang pendidikan dan pemikiran agama, tetapi juga dalam 

metodologi pengajaran bahasa Arab.13 

Dalam sistem pengajaran fase/bentuk ketiga ini, pelajaran agama pada tahun 

pertama diberikan sebagai dasar saja dan dengan bahasa Indonesia. Sementara itu, 

sebagian besar perhatian siswa dicurahkan kepada pelajaran bahasa Arab dengan 

metode langsung. Pada tahun kedua, ilmu tata bahasa Arab (Nahu-Saraf) mulai 

diberikan dalam bahasa Arab dengan metode induktif, ditambah latihan intensif 

Muha>datsah, Qira>>’ah dan Insya>. Pelajaran agama juga disajikan dalam bahasa Arab. 

Dalam masa belajar enam tahun (pasca sekolah dasar), seorang lulusan lembaga 

pendidikan Islam modern ini telah mampu berkomunikasi dengan bahasa Arab 

secara lisan dan tulis, serta mampu membaca buku berbahasa Arab dalam berbagai 

subjek pengetahuan.14 

Dalam perkembangannya, pengajaran bahasa Arab di lembaga pendidikan 

Islam modern ini tidak hanya menggunakan metode langsung, tetapi mengikuti 

pembaruan-pembaruan yang terjadi di bidang pengajaran bahasa, misalnya dengan 

lahirnya pendekatan aural-oral dan pendekatan komunikatif. 

 
13Pengajaran bahasa Arab bentuk ketiga ini terdapat di berbagai perguruan Islam modern 

sejak awal abad 19, dimulai di Padang Panjang (Sumatera Barat) oleh ustadz Abdullah Ahmad, 
Madrasah Adabiyah (1909), dua bersaudara Zaenuddin Labay el-Yunusi, Diniyah Putra (1915) dan 
Rahmah Labay el-Yunusiyah, Diniyah Putri (1923), dan ustadz Mahmud Yunus, Normal School 
(1931). Kemudian ditumbuhkembangkan oleh KH. Imam Zarkasyi di Kulliyat al-Mu‘allimin al-
Islamiyah Gontor Ponorogo (Jawa Timur). Ibid.,  h. 28. 

14Ibid.,  h. 30. 
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Keempat, fase/bentuk integrasi. Pengajaran bahasa Arab fase/bentuk 

keempat ini lahir dari obsesi para pemerhati pembelajaran bahasa Arab yang ingin 

mengintegrasikan antara bentuk pengajaran bahasa Arab yang kedua dan ketiga. 

Dengan demikian, tujuan pengajaran bahasa Arab memiliki dua arah; bahasa Arab 

sebagai tujuan (menguasai kemahiran berbahasa) dan bahasa Arab sebagai alat untuk 

menguasai pengetahuan lain dengan wahana bahasa Arab. Di samping itu, jenis 

bahasa yang dipelajari ada dua, klasik dan modern. Penggabungan ini di satu sisi 

memiliki kelebihan karena dapat memberdayakan kompetensi peserta didik secara 

komprehensif, tetapi di sisi lain melahirkan ketidakmenentuan. Ketidakmenentuan 

ini dapat dilihat dari berbagai segi. Pertama, dari segi tujuan, terdapat kerancuan 

antara mempelajari bahasa Arab sebagai tujuan (menguasai kemahiran berbahasa) 

atau sebagai alat untuk menguasai pengetahuan lain yang menggunakan wahana 

bahasa Arab. Kedua, dari segi metode, terdapat kegamangan antara 

mempertahankan metode lama (gramatika-terjemah) dan menggunakan yang baru 

(metode langsung, aural-oral, dan komunikatif).15 

Ketidakmenentuan bentuk pengajaran bahasa Arab di jenjang pendidikan 

dasar dan menengah ini mau tidak mau berdampak pada pengajaran bahasa Arab di 

perguruan tinggi. Banyak hal yang telah dilakukan oleh sponsor utama dalam upaya 

 

15Ibid.,  h. 32.  
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perbaikan dan pembaruan pengajaran bahasa Arab, tetapi kenyataannya belum 

kelihatan maksimal.16 

Kompleksitas materi bahasa Arab yang sangat luas,17  mengharuskan bagi 

pengkajian bahasa Arab sebagai sebuah disiplin ilmu yang membutuhkan 

kemampuan tersendiri dalam memahami dan menguasainya secara keseluruhan 

sehingga dalam mempelajari bahasa tersebut bukanlah sekedar mengetahui sebagian 

saja.18 

Sejauh ini belum ada hasil penelitian yang memastikan sejak kapan studi 

bahasa Arab di Indonesia mulai dirintis dan dikembangkan. Asumsi yang selama ini 

berkembang adalah bahasa Arab sudah mulai dikenal oleh bangsa Indonesia sejak 

Islam dikenal dan dianut oleh mayoritas bangsa ini. Jika Islam secara meluas telah 

dianut oleh masyarakat Nusantara pada abad ke-13, maka usia pendidikan bahasa 

Arab dipastikan sudah lebih dari 7  abad. Sebab, perjumpaan umat Islam Nusantara 

dengan bahasa Arab itu paralel dengan perjumpaannya dengan Islam. Dengan 

 
16Upaya perbaikan dan pembaharuan tersebut antara lain dimulai dengan sebuah penelitian 

nasional dua belas IAIN di seluruh Indonesia (1971), workshop penyusunan silabus pengajaran bahasa 
Arab tingkat dasar, menengah, dan lanjut (1972), workshop penyusunan pedoman pembuatan 
“Pedoman Pengajaran Bahasa Arab untuk Penutur Indonesia”, dan serangkaian penataran bagi guru 
bahasa Arab (1976), dan lain sebagainya.  Radliyah Zaenuddin, at al., Metodologi & Strategi 
Alternatif Pembelajaran Bahasa Arab (Cet. ke-1, Yogyakarta: Pustaka Rihlah Group Bekerja sama 
dengan STAIN Cirebon Press, 2005), h. 21. 

17Adapun cakupan materi atau ilmu bahasa Arab ada 13 yaitu: ilmu Saraf, Irab, Rasm, 
Bayan, Badi, ‘Arud, Qawafi,  Qardu al-Sya’ri, Insya, khitabah, Tarikh al-Adab, dan Matan al-Lughah. 
Lihat Mustafa al-Galayaini, Jami’ al-Durus al-’Arabiyah (Cet. XXI; Beirut: al-Maktabah al-
’Arabiyah, 1987), h.8.  

18Lihat Ali Hasan al-‘Arid, Târîkh ‘Ilm al-Tafsîr wa Manâhij al-Mufassirîn diterjemahkan 
oleh Ahmad Arkoun dengan judul, Sejarah Penafsiran Alquran (Cet. II; Jakarta: PT. Raja Persada, 
1994). h. 4.   
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demikian, bahasa Arab di Nusantara jauh lebih “tua dan senior” dibandingkan 

dengan bahasa asing lainnya, seperti: Belanda, Inggris, Portugal, Mandarin, dan 

Jepang.19  

Walaupun begitu, jika dibandingkan dengan bahasa Inggris yang bercitra 

lebih baik,20 citra dan apresiasi masyarakat Indonesia –yang mayoritas penduduk 

Muslim yang merupakan komunitas Muslim terbesar di dunia- terhadap bahasa Arab 

tampaknya kurang menggembirakan, posisi bahasa Arab sebagai bahasa kitab suci 

Alquran dan sunah Nabi Muhammad saw. selama ini tidak cukup memberikan daya 

dorong (inspirasi dan motivasi) bagi umat Islam untuk mau mengkajinya secara lebih 

intens, studi bahasa Arab di Indonesia hanya dipacu oleh semangat (motivasi) untuk 

memahami ajaran Islam semata, dan terbatas di kalangan kaum tradisional “santri” 

saja, sehingga studi bahasa Arab kurang mendapatkan momentum untuk 

berkembang sebagai sebuah disiplin ilmu dan menarik minat banyak kalangan. Jika 

bahasa Arab harus direfungsionalisasi, baik secara ilmiah-akademik maupun 

profesional-pragmatik, bagaimana hal ini dapat dilakukan?21 

 

19Muhbib Abdul Wahab, “Tantangan dan Prospek Pendidikan Bahasa Arab di Indonesia” 
jurnal Atida online. http://www.atida.org/melayu/index.php. (18 Juni 2009). 

20Harus diakui bahwa saat ini bahasa Arab sedang  kalah “pasaran” dibandingkan dengan 
bahasa internasional lainnya, seperti bahasa Inggris dan Mandarin karena beberapa sebab. Salah 
satunya adalah karena umat Islam saat ini terbelakang dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, 
dan “hegemoni bahasa Inggris” yang cukup kuat karena banyaknya negara yang pernah menjadi 
jajahan Inggris, termasuk Amerika, yang kemudian menjadikan bahasa Inggris sebagai bahasa kedua 
atau bahasa pengantar di lembaga-lembaga pendidikan, seperti di India, Malaysia, Singapura, di 
samping itu, karena stabilnya sistem politik dan perekonomian negara ini. 

21Muhbib Abdul Wahab,  op. cit.  
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Tidak dapat dinafikan bahwa dalam fakta lapanganpun antusiasme 

mahasiswa mempelajari bahasa Inggris lebih dibandingkan mempelajari bahasa 

Arab. Kenyataan ini selanjutnya menyebabkan kalangan tertentu lebih tertarik dan 

percaya diri mengajarkan bahasa Inggris dibandingkan bahasa Arab. 

Jika mau melihat secara gamblang dan seksama, pengajaran bahasa Arab di 

Indonesia sampai saat ini memang belum mampu menunjukkan keberhasilan yang 

dapat dibanggakan, hal ini lebih disebabkan oleh penggarapannya yang kurang 

maksimal mulai dari penyediaan sumber daya manusianya sampai dengan sumber 

daya materialnya termasuk persoalan metodologinya. Meskipun belum ada 

penelitian tentang kualitas pengajar bahasa Arab di Indonesia, tetapi dapat 

diprediksikan bahwa lebih dari 75 % pengkaji dan pengajar  bahasa Arab di sekolah-

sekolah agama ataupun di perguruan tinggi belum memiliki standar ideal sebagai 

pengajar bahasa Arab. 22  Hal ini dapat dimaklumi mengingat metode pengajaran 

bahasa Arab merupakan ilmu yang baru berkembang kemudian, jauh di belakang 

perkembangan metode pengajaran bahasa asing (baca: Inggris). Akibatnya gagasan-

gagasan tentang metode pengajaran bahasa Arab tampak belum sampai pada suatu 

titik produksi dan ekspor, tetapi tampaknya masih harus dipetikemaskan dari 

Amerika dan Eropa lantas diberi label Arab.23  

     

 

22 Lihat AH. Akrom Fahmi, Ilmu Nahwu dan Sharaf (Tata Bahasa Arab: Praktis dan 
Aplikatif), (Cet. I; Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 1995), h. XI. Lihat juga Abdul Haris, ”Studi 
Konstrastif Bahasa Arab dengan Bahasa Indonesia”. Report from JIPTUMM online, 
http://digilib.unikom.ac.id.go,2001, (18 mei 2009). 

23Lihat Azhar Arsyad, Bahasa Arab dan Metode Pengajarannya: Beberapa Pokok Pikiran 
(Cet. II; Yogyakarta: Pustaka Peserta didik, 2004), h. 67.  
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UIN  Alauddin Makassar merupakan salah satu lembaga formal tingkat 

tinggi dalam pembelajaran bahasa Arab. Di dalamnya terdiri dari berbagai program 

yang khusus bergelut dalam dunia pembelajaran bahasa Arab, salah satunya adalah 

Jurusan Pendidikan Bahasa Arab. Secara umum, Jurusan Pendidikan Bahasa Arab 

merupakan Jurusan yang mengutamakan mencetak kader-kader pengajar bahasa 

Arab. Penelitian ini dilakukan di Jurusan Pendidikan Bahasa Arab UIN  Alauddin 

Makasssar, mengingat lembaga ini merupakan salah satu pencetak lulusan Pengajar 

bahasa Arab tingkat tinggi di Sulawesi selatan. Selain itu, menurut pengamatan 

peneliti, Jurusan Pendidikan Bahasa Arab pada UIN  Alauddin Makassar semestinya 

memiliki andil dan tanggung jawab yang cukup besar dalam perkembangan dan 

kemajuan pengajaran bahasa Arab khususnya di Sulawesi Selatan. 

Sejak dahulu semua orang mengakui bahwa kemampuan bahasa Arab 

merupakan piranti kajian Islam yang sangat penting. Akan tetapi, kenyataannya 

kemampuan bahasa Arab mahasiswa perguruan tinggi Islam (UIN misalnya) masih 

sangat memprihatinkan. Hal ini dapat dilihat dari lemahnya mereka dalam 

memkomunikasikan, memahami, dan mengkaji berbagai wacana keIslaman yang 

mayoritas berbahasa Arab. 

Dengan merujuk pada latar belakang tersebut di atas dan dengan 

didasari pertimbangan yang matang, maka penulis merasa tergugah dan 

tertarik untuk mengungkap sisi proses pengajaran bahasa Arab dan mencoba 

memberikan pemikiran ulang dan refleksi (rethinking and reflecting) mengenai 
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orientasi pembelajaran bahasa Arab pada Jurusan Pendidikan Bahasa Arab UIN  

Alauddin  Makassar ditinjau dari segi peluang dan tantangannya di masa yang akan 

datang.  

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka yang menjadi permasalahan pokok 

dalam penelitian ini adalah bagaimana orientasi pembelajaran bahasa Arab pada 

Jurusan Pendidikan Bahasa Arab UIN Alauddin Makassar,  Berdasarkan hal tersebut, 

maka dirumuskan dalam sub masalah sebagai berikut:     

1. Bagaimana tujuan pembelajaran bahasa Arab pada Jurusan Pendidikan 

Bahasa Arab UIN Alaudddin Makassar? 

2. Bagaimana faktor pendukung dan penghambat tujuan pembelajaran bahasa 

Arab pada Jurusan Pendidikan Bahasa Arab UIN Alauddin Makassar? 

3. Bagaimana upaya-upaya yang dilakukan oleh Jurusan Pendidikan Bahasa 

Arab  dalam mengoptimalkan perwujudan tujuan pembelajaran bahasa Arab? 

C. Definisi Operasional dan Ruang lingkup Pembahasan  

Tesis ini berjudul “Orientasi Pembelajaran Bahasa Arab pada Jurusan 

Pendidikan Bahasa Arab Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Alauddin  

Makassar”, Dari rangkaian kata yang terdapat dalam judul di atas, ada beberapa 

istilah yang perlu penulis uraikan di sini. Hal ini bertujuan agar penelitian ini 

berjalan dengan mudah dan menghindari kesalahan pemahaman tentang judul yang 

dimaksud. 
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1. Orientasi Pembelajaran Bahasa Arab  

Orientasi berarti peninjauan untuk menentukan sikap (arah, tempat, dan 

sebagainya) yang tepat dan benar, atau pandangan yang mendasari pikiran, perhatian 

atau kecenderungan.24 Pengertian Pembelajaran dalam penelitian ini merujuk pada 

pasal 1 ayat 20 Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan 

Nasional (UU. No. 20/2003): “pembelajaran adalah proses interaksi peserta didik 

dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar”.25Selain itu 

pembelajaran merupakan suatu kombinasi yang tersusun meliputi unsur-unsur 

manusiawi, material, fasilitas, perlengkapan dan prosedur yang saling mempengaruhi 

untuk mencapai tujuan pembelajaran.26 Oleh karena itu, Orientasi pembelajaran yang 

dimaksud di sini adalah fokus pembelajaran bahasa Arab Di UIN Alauddin 

Makassar, khususnya pada Jurusan Pendidikan Bahasa Arab ditinjau dari tujuan 

menguasai kemahiran berbahasa dan tujuan sebagai alat untuk menguasai 

pengetahuan yang lain yang menggunakan bahasa Arab (seperti mempelajari tafsir, 

fiqh, hadis, dan sebagainya). apakah bahasa Arab diposisikan sebagai studi 

keterampilan yang berorientasi pada kemahiran mahasiswa dalam empat 

keterampilan bahasa secara mumpuni, ataukah bahasa Arab diposisikan sebagai 

 

24Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, op. cit.,  h. 803. 

25 Republik Indonesia, “Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan 
Nasional” (Cet.I; Jakarta: Sinar Grafika, 2003), h. 4. 

26 Lihat Wina Sanjaya, Strategi Pembelajaran; Berorientasi Standar Proses Pendidikan (Cet. 
IV ; Jakarta: Kencana  PMG, 2008), h. 63. 
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disiplin ilmu yang berorientasi kepada penguasaan tidak hanya kerangka 

epistemologinya, melainkan juga substansi dan metodologinya. 

2. Jurusan Pendidikan Bahasa Arab Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN 

Alauddin  Makassar 

Jurusan Pendidikan Bahasa Arab Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN  

Alauddin Makassar merupakan salah satu lembaga pendidikan formal yang 

berkualitas jenjang pendidikan tinggi di Indonesia yang tentunya mempunyai misi 

yang sama dengan pendidikan tinggi lainnya. Jurusan Pendidikan Bahasa Arab 

merupakan wadah pengembangan dan pembinaan tenaga  pendidik bahasa Arab yang 

profesional. 

Jurusan Pendidikan Bahasa Arab memiliki andil yang cukup vital dalam 

memberikan bantuan kepada mahasiswa untuk dapat menjadi tenaga pendidik yang 

memperoleh pengetahuan bahasa Arab secara komprehensif sesuai dengan salah satu 

misi dari Jurusan Pendidikan Bahasa Arab.27  

Dengan berdasarkan uraian penegasan istilah di atas, maka yang dimaksud 

judul “ORIENTASI PEMBELAJARAN BAHASA ARAB PADA JURUSAN 

PENDIDIKAN BAHASA ARAB” dalam tesis ini adalah suatu penelitian yang 

meneliti tentang peluang dan tantangan pembelajaran bahasa Arab di Jurusan 

Pendidikan Bahasa Arab Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Alauddin Makassar 

dalam meningkatkan pengkajian bahasa Arab secara utuh dengan berpijak pada 

 

27Fakultas Tarbiyah, Pedoman, Profil, dan Pengembangan Fakultas Tarbiyah, (Makassar: 
Berkah Utami, 2002), h. 13-14.  
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tujuan yang diusung serta tetap memperhatikan dan mempersiapkan diri dalam 

menghadapi tantangan di masa yang akan datang.  

Dengan demikian, ruang lingkup penelitian yang menjadi pokok dalam 

penelitian ini adalah tinjauan umum tentang eksistensi Jurusan Pendidikan Bahasa 

Arab berdasarkan tujuan pembelajarannya,  menyangkut keadaan mahasiswa, dosen, 

dan sarana atau fasilitas pembelajaran di lembaga tersebut serta kondisi 

pembelajaran bahasa Arab secara umum yang sejalan dengan tujuan pembelajaran 

bahasa Arab pada Jurusan Pendidikan Bahasa Arab.  

D. Kajian Pustaka 

Penelitian ini membahas  tentang orientasi pembelajaran bahasa Arab pada 

Jurusan Pendidikan Bahasa Arab. Kajian ini sengaja diketengahkan dengan 

pertimbangan bahwa menurut penyelidikan penulis, belum ada tulisan yang secara 

khusus memaparkan mengenai hal itu, dengan kajian yang menyeluruh.  

Para ahli bahasa dan pakar metodologi pembelajaran bahasa Arab yang 

menyinggung hal yang senada dengan penelitian ini, dalam karya-karya mereka  

adalah sebagai berikut: 

1. Muhbib Abdul Wahhab, dalam makalahnya Prospek dan Tantangan Jurusan 

Pendidikan Bahasa Arab di Indonesia. Di dalamnya dipaparkan beberapa 

gambaran riil kondisi pendidikan bahasa Arab, baik pada lembaga formal 

ataupun nonformal, sekaligus sumbangan pemikiran yang cemerlang 

berkaitan dengan perbaikan dan peningkatan mutu pembelajaran bahasa 
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Arab. Meskipun demikian, gambaran dikemukakan tersebut masih sangat 

umum, yakni kondisi pembelajaran bahasa Arab di Indonesia bukan di 

Universitas tertentu seperti yang akan penulis lakukan. 

2. Tesis yang ditulis oleh Rappe, Program Pascasarjana IAIN Alauddin 

Makassar tahun 2004, dengan judul Tingkat Kemahiran Bercakap Bahasa 

Arab Mahasiswa Jurusan Pendidikan Bahasa Arab Fakultas Tarbiyah IAIN 

Alauddin Makassar, tesis ini menganalisis tentang proses pembelajaran yang 

dilalui dalam upaya memperoleh kemampuan bercakap mahasiswa pada 

Jurusan pendidikan Bahasa Arab serta sumbangsih Jurusan Pendidikan 

Bahasa Arab terhadap peningkatan kemahiran bercakap bahasa Arab 

mahasiswa tersebut. Meskipun tesis ini tidak secara mendalam membahas 

tuntas pokok persoalan yang ingin diteliti akan tetapi cukup bisa menjadi 

bahan bacaan yang bisa menunjang proses penelitian ini.    

3. Buku Pedoman Pengajaran Bahasa Arab pada Perguruan Tinggi Agama Islam 

IAIN, yang disusun oleh Team Penyusun Buku Pedoman Bahasa Arab 

Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, secara umum membahas 

problematika pengajaran bahasa Arab yang sering terjadi di Indonesia, baik 

dari sisi problematika linguistik maupun problematika non-linguistik. 

Oleh karena tulisan dan buku  yang penulis ungkapkan tersebut di atas, 

secara spesifik belum membahas pokok persoalan yang penulis angkat dalam tesis 

ini, juga karya-karya di atas masih bersifat teoretis dan hanya mengungkapkan 
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sebuah metode pengajaran bahasa Arab dengan tanpa melakukan penelitian lapangan 

dan menguji keefektivitasannya di kalangan peserta didik, maka dalam kesempatan 

ini, penulis mencoba mengadakan sebuah penelitian lapangan untuk membuktikan 

efektivitasnya terhadap komponen pembelajaran bahasa Arab pada Jurusan 

Pendidikan Bahasa Arab Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Alauddin Makassar.  

E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1. Tujuan penelitian 

Berdasarkan permasalahan terdahulu, maka tujuan penelitian ini adalah: 

a. Untuk mengetahui dan mendeskripsikan tujuan pembelajaran bahasa Arab pada 

Jurusan Pendidikan Bahasa Arab UIN  Alauddin  Makassar. 

b. Untuk mendeskripsikan dan menganalisis faktor pendukung dan 

penghambat tujuan pembelajaran bahasa Arab pada Jurusan Pendidikan 

Bahasa Arab. 

c. Untuk mengetahui dan menganalisis berbagai upaya yang dilakukan oleh  

Jurusan Pendidikan Bahasa Arab UIN Alauddin Makassar dalam 

mengoptimalkan perwujudan tujuan pembelajaran bahasa Arab pada Jurusan 

tersebut. 

2. Kegunaan  Penelitian 

a. Kegunaan ilmiah  

Secara teoretis, temuan-temuan hasil penelitian ini diharapkan dapat 

memperkaya khazanah intelektual khususnya yang ada di Jurusan Pendidikan Bahasa 
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Arab dan dapat memberi manfaat dan kontribusi dalam peningkatan mutu 

pendidikan dan pengembangan pembelajaran bahasa Arab.  

b. Kegunaan praktis 

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber yang signifikan dalam 

memasok informasi dan rekomendasi bagi Jurusan Pendidikan Bahasa Arab di masa 

yang akan datang. Selain itu, penelitian ini diharapkan menjadi acuan bagi Jurusan 

Pendidikan Bahasa Arab dalam pengambilan kebijakan yang sesuai dengan visi dan 

misi Jurusan agar dapat menjadi salah satu aset terbesar dan penting dalam 

memajukan nama Universitas di masa yang akan datang.  

F. Garis-garis Besar Isi 

Tesis ini terdiri dari lima bab, tiap bab terdiri dari beberapa subbab. Isi dari 

tiap bab secara garis besar diuraikan sebagai berikut: 

Bab I adalah pendahuluan yang terdiri dari beberapa subbab, yakni latar 

belakang masalah yang menjelaskan secara teoretis dan mendeskripsikan hal-hal 

yang melatarbelakangi perlunya penelitian ini dilaksanakan. Subbab berikutnya 

adalah rumusan masalah yang berisi pokok permasalahan dan beberapa sub-masalah 

yang menjadi fokus penelitian, kemudian dilanjutkan dengan mengemukakan 

definisi operasional dan ruang lingkup penelitian, yakni pengertian operasional dari 

variabel dan batasan masalah yang dibahas dalam tesis ini. Kemudian kajian pustaka 

dan diakhiri dengan menjelaskan tentang tujuan dan kegunaan penelitian baik dari 

aspek kegunaan ilmiahnya maupun aspek kegunaan praktisnya. 

Bab II adalah tinjauan umum tentang sejumlah teori yang berkaitan dengan 

judul tesis ini. Adapun sub-sub dari bab ini adalah tinjauan umum tentang prinsip 
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dan tujuan pembelajaran bahasa Arab, aspek-aspek pembelajaran bahasa Arab, dan 

selanjutnya dibahas pula tentang unsur-unsur pembelajaran bahasa Arab di 

Perguruan Tinggi yang mencakup dosen, mahasiswa, kurikulum dan alat 

pembelajaran. 

Bab III memuat metodologi penelitian yang terdiri dari jenis dan pendekatan 

penelitian, sumber data, teknik dan instrumen pengumpulan data, serta teknik 

pengelolaan dan analisis data.  

Bab IV merupakan bab empiris yang memuat hasil penelitian. Dalam bab ini 

dikemukakan Gambaran Umum tentang Jurusan Pendidikan Bahasa Arab yang 

mencakup sejarah berdirinya dan perkembangan, misi dan visi serta tujuan dari 

pembelajaran bahasa Arab pada Jurusan Pendidikan Bahasa Arab, kemudian 

gambaran umum tentang komponen pembelajaran pada Jurusan Pendidikan Bahasa 

Arab yang mencakup keadaan Dosen, Mahasiswa, Kurikulum dan Alat pembelajaran 

bahasa Arab yang termasuk di dalamnya metode, media dan lingkungan bahasa 

Arab. dan berikutnya tentang faktor-faktor pendukung dan penghambat perwujudan 

orientasi pembelajaran bahasa Arab pada Jurusan Pendidikan Bahasa Arab dan yang 

terakhir adalah gambaran mengenai upaya-upaya yang ditempuh untuk 

mengoptimalkan perwujudan orientasi pembelajaran bahasa Arab pada Jurusan 

Pendidikan Bahasa Arab. 

Bab V adalah penutup, merupakan kesimpulan dari segenap uraian yang telah 

dikemukakan pada bab sebelumnya, kemudian dikemukakan pula implikasi 

penelitian sebagai harapan yang ingin dicapai sekaligus kelengkapan dalam 

penelitian tesis ini. 
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BAB II 

TINJAUAN TEORETIS 

 

A. Prinsip Pembelajaran Bahasa Arab 

Pada dasarnya bahasa yang memasyarakat adalah bahasa yang mudah 

dikuasai, mudah diperoleh dan juga mudah dipakai oleh masyarakat. Proses 

pembelajaran, bahasa Arab sebagai media sosialisasinya, dengan sendirinya berusaha 

untuk menjadikan bahasa Arab itu mudah dikuasai sebagai alat komunikasi baik 

secara lisan maupun tulisan. Tugas mulia ini ada di lembaga-lembaga pengajaran 

bahasa Arab, mulai dari tingkat dasar sampai tingkat tinggi. 

Semangat mendirikan dan mengembangkan lembaga-lembaga pengajaran 

bahasa Arab tidak ada yang menghalangi. Berbagai sarana dipenuhi sebagai 

penunjang proses pembelajaran bahasa Arab. Namun kesan yang muncul masih saja 

berkisar pada belum memasyarakatnya bahasa Arab. Bahasa Arab terkesan sangat 

sulit. Munculnya kesan bahwa bahasa Arab itu sulit berasal dari mereka yang 

mempelajari. Artinya, sumber sulitnya bahasa Arab itu adalah lembaga pengajaran 

bahasa Arab itu sendiri. 

Dewasa ini berkembang rasa tidak puas atas rendahnya mutu/kualitas 

kemampuan berbahasa Arab dari para alumnus lembaga-lembaga pendidikan Islam 

yang juga membidangi pengajaran bahasa Arab. Adanya kekhawatiran akan habisnya 

calon tokoh-tokoh/ulama yang ahli bahasa Arab memunculkan gugatan terhadap 
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tugas lembaga lembaga pengajaran bahasa Arab. Pembicaraan tentang metode 

menjadi semarak, khususnya dalam menampilkan berbagai argumentasi untuk 

memasyarakatkan metode tertentu. Akibatnya inti permasalahan belum ditemukan 

dimana letak sulitnya bahasa Arab.  

Sejak tahun 80-an, gairah umat Islam untuk mempelajari bahasa Arab 

semakin meningkat. Hal ini terutama disebabkan adanya perubahan kurikulum 

bahasa Arab dari yang lebih berorientasi pada tata bahasa (nahu) ke arah pendidikan 

yang lebih komprehensip dengan sistem kesatuan (nadzariyah al-wihdah/all in one 

system). Bersamaan dengan itu, pada awal tahun 80-an, berbagai macam lembaga 

pendidikan bahasa Arab lahir di tengah-tengah masyarakat dengan memperkenalkan 

sistem pendidikan yang lebih modern, sehingga sampai saat ini sudah ribuan pemuda 

muslim berebut kesempatan emas untuk dapat diterima sebagai mahasiswa di 

lembaga tersebut, dan sudah ribuan lulusan yang dihasilkan dan tersebar di seluruh 

pelosok nusantara, memberi kontribusi langsung pada perkembangan Islam dan 

bahasa Arab di Indonesia.1 

Selain itu, upaya-upaya peningkatan kemampuan berbahasa Arab itu 

sesungguhnya sudah tidak henti-hentinya dilakukan misalnya dengan menunjuk 

institusi khusus yang menangani pengembangan bahasa (didirikan lembaga bahasa di 

setiap perpendidikan tinggi Islam), diberlakukannya peraturan bahwa untuk 

 

1Lihat Adri Lundeto, “Pengembangan Metode Pengajaran Bahasa Arab”, Jurnal Iqra’ online,  
http://jurnaliqro.files.wordpress.com/2008/08/04-adri-37-47.pdf, (18 Mei 2009). 
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mendapatkan ijazah setiap mahasiswa harus memiliki sertifikat bahasa pada tingkat 

tertentu. Usaha-usaha itu memang terasa ada hasilnya, tetapi belum mampu 

menghilangkan keprihatinan sebagaimana dimaksudkan di atas. Apalagi program-

program seperti itu, sampai sekarang mengalami stagnasi dan bahkan sudah banyak 

yang bubar dengan berbagai alasan.2 

Dilihat dari pelaksanaannya, pendidikan bahasa Arab di Indonesia dapat 

diklasifikasikan menjadi tiga macam: 

Pertama : Model Pendidikan Intensif (al-ta‘lim al-mukatsaf) 

Model ini pelaksanaannya dilakukan secara intensif dengan alokasi waktu 

yang lama seperti dilaksanakan di lembaga yang mengembangkan jurusan bahasa 

Arab, seperti di UIN, IAIN, IKIP, Sekolah Tinggi Bahasa atau Lembaga-Lembaga 

Kursus non-formal yang mengajarkan bahasa Arab secara intensif. 

Kedua : Model Pendidikan Tradisional (al-Ta‘lim al-taqlidi) 

Model ini pelaksanaannya dilakukan secara alamiah dan tradisional 

bersamaan dengan  pendidikan kitab-kitab klasik yang berbahasa Arab, sebagaimana 

umumnya di pesantren-pesantren tradisional di Indonesia. 

Ketiga : Model Pendidikan Penyertaan (al-Ta‘lim al-takmili) 

Model ini pelaksanaannya dilakukan secara bersamaan dengan beberapa mata 

peserta didikan lain, atau dijadikan sebagai pelengkap saja, seperti yang dilakukan di 

 
2Ibid. 
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sekolah formal yang beridentitas Islam, madrasah Ibtidaiyah, madrasah Tsanawiyah, 

madrasah Aliyah dan bahkan juga di Perguruan Tinggi selama ini. 

Tiga model pelaksanaan pendidikan bahasa Arab tersebut ternyata 

menghasilkan tiga model kemampuan yang berbeda. Pelaksanaan pendidikan intensif 

yang dilaksanakan oleh jurusan bahasa pada umumnya berhasil mengantarkan 

lulusannya menguasai bahasa asing itu baik lisan maupun tulisan secara baik dan 

mendalam, baik dari sisi gramatika, komunikasi, bacaan maupun sampai tingkat 

kemampuan mendengar. Pendidikan bahasa Arab dengan model pendekatan alamiah 

atau tradisional seperti yang dikembangkan di pondok-pondok pesantren umumnya 

hanya bisa mengantarkan peserta didik menguasai bahasa secara pasif, yaitu mampu 

memahami beberapa kitab standar yang telah ditetapkan oleh pondok pesantren 

tetapi umumnya mereka mengalami kesulitan dalam berkomunikasi lisan. Hasilnya 

kemudian adalah mereka paham bahasa Arab tetapi tidak mampu 

mengkomunikasikannya, padahal berbahasa itu pada hakekatnya adalah 

mengekspresikan kemampuan lisan.3 

Sedangkan pendidikan bahasa Arab yang dilakukan bersamaan dengan 

pendidikan bidang studi lainnya, pada umumnya hasilnya kurang memuaskan. Dalam 

arti bahwa hasil proses pembelajaran dengan model pendekatan ini seringkali 

memberikan hasil yang setengah-setengah. Akibatnya, setelah mereka keluar dari 

jalur pendidikan yang mereka tempuh, kemampuan mereka tidak bisa diandalkan. 

 
3Ibid.  
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Kenyataan ini tidak hanya terjadi pada pendidikan dasar dan menengah Islam, tetapi 

juga pada jenjang pendidikan tinggi Islam. 

Berdasarkan fakta di atas, maka diperlukan sebuah bentuk kajian dalam 

pendidikan bahasa Arab yang lebih kreatif dan mencerdaskan, yang tidak saja 

melahirkan orang-orang yang ahli dalam berkomunikasi dalam bahasa Arab, namun 

juga melahirkan ahli-ahli dalam menulis, membaca dan memahami bahasa Arab. 

Disinilah dibutuhkan suatu kerangka operasional dalam pendidikan bahasa Arab 

yang intensif-kreatif, dilaksanakan secara intensif agar dapat melahirkan mahasiswa-

mahasiswa yang kreatif, bukan lagi parsial sebagaimana yang berkembang selama ini 

yang sudah terbukti tidak mampu menghasilkan out-put yang kreatif. 

Sebagai bahasa asing, bahasa Arab termasuk yang sulit untuk dipelajari 

sehingga terkadang memusingkan kepala yang mempelajarinya. Sebenarnya hal 

tersebut tidak akan terjadi jika pembelajaran bahasa Arab disajikan secara 

metodologis dan sistematis. Pembelajaran bahasa Arab secara tradisional yang 

diajarkan di madrasah mengakibatkan para peserta didik merasa sukar dan terkadang 

menjadi momok bagi mereka, sehingga tidak termotivasi untuk mempelajari dan 

mendalami bahasa tersebut. Akibatnya, kecenderungan untuk memilih Jurusan 

Bahasa Arab sebagai kelanjutan pendidikan mereka menjadi tidak mungkin.4 

Kesuksesan peserta didik dalam belajar bahasa asing banyak tergantung 

kepada pendidiknya, dan apa yang dilakukan kelas bersama peserta didiknya. Oleh 

 
4Lihat Mahmûd Fahmi Hija>zy, Madkha>l Ila> Ilm al-Lughah (Kairo, Da>r al-Tsaqa>fah, 1978), h. 

26-27. 
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karena itu, pendidik dituntut untuk memahami prinsip-prinsip pembelajaran sebagai 

pengokoh bangunan kepribadian seorang pendidik dalam menentukan suatu metode 

pendidikan. Landasan-landasan prinsip inilah yang akan menguraikan bagaimana 

seorang pendidik bahasa mengambil keputusan untuk meramu metode pendidikan 

yang tepat sasaran, yang memudahkan proses pembelajaran untuk mencapai tujuan 

yang diinginkan.  

Pada bagian ini akan diuraikan secara singkat prinsip-prinsip dasar dalam 

hubungannya dengan proses pembelajaran bahasa, di antaranya sebagai berikut: 

Pertama, Prioritas. Yang dimaksud di sini adalah hal-hal yang harus diajarkan 

terlebih dahulu. Prinsip ini mempertimbangkan level bahasa. Bahasa Arab secara 

garis besar mempunyai dua level, yaitu bahasa fushah dan ‘amiyah. Bahasa fushah 

ialah bahasa yang dipergunakan oleh para sastrawan Arab, dipakai dalam berbagai 

majalah, surat kabar, seminar, konferensi dan dalam forum-forum resmi, implisit 

dalam al-Quran dan Hadis. Adapun bahasa ‘amiyah adalah bahasa yang biasa 

dipergunakan dalam percakapan sehari-hari seperti yang digunakan di rumah, pasar 

dan jalanan.5 

Bila tujuan pembelajarannya adalah untuk menguasai kemampuan akademis 

di berbagai pos pendidikan dan forum-forum resmi, maka yang harus diprioritaskan 

pembelajarannya di sini adalah bahasa fushah, tapi bila hanya sekedar untuk menjadi 

seorang TKI, dan berkomunikasi secara pasaran di rumah dan di jalanan, maka yang 

 
5Lihat Mahmud Junus, Metodik Khusus Bahasa Arab: Bahasa al-Quran (Jakarta: PT. 

Hidakarya Agung, 1979), h. 5. 
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dipelajari adalah dialek ‘amiyah. Namun pada umumnya, pembelajaran bahasa Arab 

dipergunakan untuk mempelajari bahasa fushah, karena ia memiliki nilai lebih 

dibandingkan bahasa ‘amiyah, di antaranya untuk meningkatkan kualitas spiritual 

ibadah, karena pemahaman ajaran-ajaran agama yang bersumber kepada al-Quran 

dan Hadis serta teks-teks khasanah intelektual Islam yang ditulis dalam bahasa Arab 

fushah.6 

Kedua, Akurasi. Kata akurasi berasal dari kata accurate, yang berarti tepat, 

teliti dan cermat. Akurasi aslinya accuracy, kata benda dari accurate, yang berarti 

ketepatan dan kecermatan.7 Akurasi dalam pendidikan bahasa Arab adalah ketepatan 

dan ketelitian yang harus diperhatikan dalam penyampaian materi dan penggunaan 

metode serta media pendidikan. 

Sebagaimana diketahui, bahwa di antara karakteristik bahasa Arab adalah 

adanya bunyi huruf yang berlainan dengan bunyi latin, adanya makhraj, i‘rab, dan 

harakat. Karakteristik ini sangat membutuhkan kecermatan dalam    

menyampaikannya. Pendidik yang professional hendaknya merasa adanya tuntutan 

untuk teliti dan tepat, agar ciri-ciri khas dari bahasa Arab di atas benar-benar akurat 

dan valid tersampaikan, karena kesalahan pada waktu menyampaikan yang pertama, 

akan sulit diperbaiki. Hal tersebut karena ungkapan awal yang keluar dari mulut 

 

6Lihat Radliyah Zaenuddin, dkk, Metodologi dan Strategi Alternatif Pembelajaran Bahasa 
Arab (Yogyakarta: Pustaka Rihlah Group, 2005), h. 46. 

7Team Kartika, Kamus  Lengkap Bahasa Inggris (Surabaya: Kartika, 2007), h. 12. 



28 

 

 

 

seorang pendidik akan cederung terekam dan mengakar dengan cepat dalam sel-sel 

otak peserta didik, dibanding ucapan perbaikan, bila terjadi kesalahan.8 

Ketiga, Gradasi (Tahapan) yakni tingkatan yang harus dilalui dalam proses 

pembelajaran bahasa. Prinsip ini menganjurkan agar pembelajaran bahasa ditata urut 

dari yang paling mudah sampai yang paling sulit, berkesinambungan, dan tidak putus 

dengan peserta didikan yang sebelumnya. Tidak ada bahasa yang mudah dikuasai 

bila dipelajari secara keseluruhan dalam waktu yang bersamaan. Oleh karena itu 

dalam pembelajaran bahasa diperlukan adanya seleksi, gradasi, yang selanjutnya 

diikuti dengan presentasi dan repetisi materi untuk memperoleh keahlian atau 

ketrampilan berbahasa.9 Gradasi mengenal lima tahapan yakni: 

1.  Dari tahap yang mudah kepada yang sulit,  

2.  Dari tahap yang sederhana kepada tahap yang kompleks,  

3.  Dari tahap yang jelas kepada yang samar- samar,  

4.  Dari tahap yang kongkrit kepada yang abstrak, dan  

5.  Dari tahap yang sering dipergunakan kepada tahap yang jarang 

dipergunakan.10 

Gradasi merupakan salah satu asas keberhasilan suatu pendidikan. Prinsip ini 

menjadikan materi pelajaran dapat diterima dengan rasa mudah. Rasa mudah 

 

8Adri Lundeto, loc.cit. 
9Lihat Umar Asasuddin Sokah, Problematika Pengajaran Bahasa Arab dan Inggris 

(Yogyakarta: CV. Nur Cahaya, 1982), h. 6. 

10Adri Lundeto, op.cit.  
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menimbulkan semangat, semangat membawa kerajinan, dan kerajinan pada 

gilirannya dapat menghasilkan keberhasilan dalam pembelajaran. Dengan memahami 

kelima tahapan pembelajaran bahasa tersebut, seorang pendidik dapat 

mensosialisasikan metode pendidikannya sesuai dengan kapasitas kemampuan 

peserta didik.11  

Perlu ditekankan pula, bahwa sebelum gradasi dilakukan, harus sudah 

diketahui jelas materi apa yang akan disampaikan. Sebab materi akan sangat 

mempengaruhi gradasi tersebut. 

Keempat, Motivasi. Prinsip ini dimaksudkan agar setiap proses pembelajaran 

bahasa Arab berlangsung dengan penuh semangat. Oleh karena itu prinsip ini 

senantiasa dikembangkan dengan berorientasi pada berbagai variasi yang tujuannya 

adalah menghilangkan kebosanan. Lima langkah yang ditampilkan di atas 

merupakan garis besar saja dan tidak menjadi batasan yang mengikat, sehingga 

dapat lebih dikembangkan sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan pada saat 

proses pembelajaran.12 

Motivasi instrinsik yang mendorong seorang peserta didik untuk mempelajari 

bahasa Arab sangatlah beragam. Ada yang bertujuan memenuhi tujuan tertentu 

dalam waktu yang relatif singkat, misalnya keperluan untuk mengisi lowongan kerja, 

menikmati liburan di daerah Timur Tengah misalnya, ataupun untuk menunaikan 
 

11Lihat William Francis Mackey, Language Teaching Analysis (Cet. I; London: Longman, 
1974), h. 155. 

12Lihat Saidun Fiddaroini, Strategi Pengembangan Pendidikan Bahasa Arab (Cet. I; 
Surabaya: Jauhar, 2006), h. 20. 
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ibadah haji. Di sisi lain, ada yang bertujuan untuk jangka waktu yang lebih jauh. 

Seperti dalam tujuan belajar bahasa untuk memperdalam tentang kebahasaaraban, 

tradisi dan budaya Arab serta ada pula yang ingin belajar bahasa Arab sampai 

mampu berkomunikasi dengan penutur aslinya. Orientasi motivasi inilah yang akan 

mengarahkan pendidik untuk meramu metode yang tepat demi mencapai 

kepentingan yang diinginkan oleh peserta didik. Dalam hal ini, peran pendidik 

sangatlah penting dalam menentukan tercapai tidaknya suatu tujuan pembelajaran, 

dan pendidik juga harus mampu membangkitkan minat peserta didik untuk 

senantiasa aktif dan mandiri dalam belajar.13 

Kelima, Pemantapan. Yakni suatu proses dalam upaya memantapkan ingatan 

dan keterampilan peserta didik agar sampai pada tujuan pembelajaran. Upaya 

pemantapan dilaksanakan dengan pengulangan, latihan dan tugas di luar ruang 

pendidikan. Pengulangan termasuk proses pemantapan yang paling populer untuk 

meningkatkan dan memantapkan kemampuan dan keterampilan murid. Pengulangan 

dapat menghadirkan kemudahan, karena ucapan yang pada kali pertama dianggap 

sulit oleh murid, dengan melakukan pengulangan beberapa kali, maka ucapan itu 

akan menjadi familiar dan mudah diungkapkan. Sedang latihan dan tugas di luar 

sekolah adalah proses pemantapan yang bertujuan untuk mengetahui hasil proses 

pembelajaran yang telah berjalan. Dengan latihan dan tugas, pendidik dapat melihat 

sejauh mana tujuan pembelajaran tercapai, sejauh mana strategi yang diterapkannya 

 

13Lihat Abubakar Muhammad, Metode Khusus Pendidikan Bahasa Arab (Cet. I; Surabaya: 
Usaha Nasional, 1981), h. 8. 
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kondusif dengan materi, media dan tingkat kemampuan murid, sehingga pendidik 

mampu memperbaiki langkah selanjutnya agar mencapai tujuan yang lebih 

optimal.14 

B. Tujuan Pembelajaran Bahasa Arab 

Pendidikan yang dilaksanakan merupakan suatu sistem yang memberikan 

kemungkinan berprosesnya bagian-bagian menuju ke arah tujuan yang telah 

ditetapkan. Jalannya proses itu baru bersifat konstan dan konsisten bilamana 

dilandasi dengan dasar pendidikan yang mampu menjamin terwujudnya tujuan 

pendidikan. Dasar pelaksanaan pendidikan itu berfungsi sebagai sumber peraturan 

yang akan diciptakan sebagai pegangan langkah pelaksanaan dan sebagai jalur 

langkah yang menentukan arah usaha tersebut. Dan dasar pendidikan itu sendiri 

adalah sebagaimana yang tercantum dalam Undang-Undang tentang Sistem 

Pendidikan Nasional No. 2 Tahun 1989 Bab II Pasal 2 yaitu: "Pendidikan Nasional 

berdasarkan Pancasila dan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945".15 

Secara teoretis tujuan pembelajaran yang dimaksudkan di sini adalah tujuan 

yang dirumuskan dalam beberapa literatur berdasarkan hasil penelitian yang telah 

lalu. Tujuan ini perlu diketahui oleh para pendidik dan  peserta didik agar terdapat 

kontrol bentuk kegiatan yang sedang berlangsung sesuai dengan arah tujuannya. Di 

samping itu perlu keselarasan tujuan antara pendidik dan peserta didik agar dapat 

 

14Ibid., h. 9. 

15Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan 
Nasional (Cet.I; Jakarta: Sinar Grafika, 2003), h. 7.  
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terlaksana proses pembelajaran yang efektif dan efisien. Aspek tujuan ini sangat 

penting karena menentukan bagaimana metode, apa sarana yang diperlukan secara 

langsung dan seberapa lama waktu yang diperlukan serta bagaimana proses 

evaluasinya. 

Tujuan Pendidikan Bahasa Arab bisa diketahui melalui tujuan 

pembelajarannya. Dalam arti yang sempit dan konkret wujud pendidikan bahasa 

Arab adalah pembelajaran bahasa Arab itu sendiri. Tujuan pembelajaran bahasa 

secara teoretis berarti tujuan menumbuhkan kemampuan berbahasa. Dengan 

pembelajaran bahasa secara terus menerus dapat diperoleh keterampilan berbahasa, 

yang umumnya masih dikenal dengan empat macam keterampilan berbahasa, yakni 

menyimak, berbicara, membaca dan menulis.16 Dengan ungkapan lain dinyatakan 

bahwa tujuan pembelajaran bahasa (asing) adalah diperolehnya kemampuan 

menggunakan bahasa (asing) baik secara pasif ataupun aktif.17 

Selanjutnya dapat dinalar bahwa tujuan pembelajaran bahasa Arab bagi pihak 

pendidik adalah agar dapat menjadikan bahasa Arab mudah dikuasai oleh para 

peserta didik. Adapun tujuan bagi pihak peserta didik adalah agar dapat menguasai 

bahasa Arab. Penguasaan bahasa Arab secara aktif atau pasif itu pada dasarnya 

adalah cara pandang terhadap pemakaian bahasa. Ketika berperan sebagai pendengar 

berarti sedang bersikap pasif dalam arti menerima pemahaman, meskipun cara 

 
16Lihat Djago Tarigan dan H.G. Tarigan, Teknik Pengajaran Keterampilan Berbahasa, 

(Bandung: Angkasa, 1987), h. 22. 

17Lihat Umar Asasuddin Sokah, op.cit., h. 33. 
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mendengar dan memahaminya itu dengan aktif. Seseorang yang sudah dapat 

menggunakan suatu bahasa dengan berbicara berarti sudah menguasai bahasa dengan 

aktif. Karena itu pada dasarnya tujuan pembelajaran bahasa adalah agar bahasa 

dapat dikuasai, dengan mempergunakannya secara aktif. 

Tujuan pembelajaran bahasa sendiri masih bersifat umum dan masih 

mengambang. Oleh karena itu, perlu dijabarkan kembali secara khusus agar tujuan 

umum pembelajaran bahasa Arab dapat tercapai.  

Namun sebelumnya ada beberapa prinsip yang harus diperhatikan dalam 

menentukan tujuan pembelajaran, yaitu: 

1. Tujuan pembelajaran bahasa Arab hendaknya dibuat untuk mengantarkan 

peserta didik memiliki kemampuan berbahasa Arab dan pengetahuan 

tentang budaya Islam sesuai dengan kematangan berpikir dan umur peserta 

didik. 

2. Tujuan pembelajaran bahasa Arab hendaknya mencakup empat keahlian 

bahasa Arab berupa istima', kalam, qira>'ah, dan kita>bah. 

3. Tujuan pembelajaran bahasa Arab hendaknya memperhatikan kemampuan 

dasar yang telah dimiliki peserta didik. 

4. Tujuan pembelajaran bahasa Arab hendaknya diarahkan untuk 

mengembangkan tradisi keahlian dan bakat berbahasa yang ada pada diri 

peserta didik.18 

 
18Lihat Abd. Haris Rifai, Profesionalisme dalam Pembelajaran Bahasa Arab (Menengok 

Kriteria Ideal dalam Bahasa Arab), Makalah Dipresentasikan dalam Diskusi Dosen Bahasa Arab di 
STAIN Malang, 27 Agustus 1997. 
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C. Aspek-aspek Pembelajaran Bahasa Arab 

Dengan demikian, kemahiran yang digunakan manusia dalam memahami 

bahasa ketika orang lain mengungkapkan maksud dan gagasannya yaitu meliputi 

empat kemahiran yaitu: kemahiran menyimak (listening skill/ الاٍ    ستماعمهاررة  ), 

kemahiran bercakap (speaking skill/الكلام  kemahiran membaca (reading ,(مهارة 

skill/مهارة القراءة), kemahiran menulis (writing skill/مهارة الكتابة).19  

Keempat kemahiran di atas merupakan aspek-aspek yang ingin dicapai dalam 

pembelajaran bahasa Arab. Kemahiran tersebut tidak dengan mudah dapat dicapai 

secara keseluruhan karena membutuhkan proses dan latihan yang bertahap dan 

kontinutas.  

1.  Kemahiran Menyimak atau Mendengar (Listening Skill/  مهارة الاٍستماع) 

Dengan latihan-latihan dan membiasakan mendengar yang baik dan benar 

sangat dianjurkan dalam bahasa Arab karena salah mendengar berarti salah dalam 

menangkap informasi bahasa yang disampaikan oleh orang lain. Tentu saja 

mendengar bukanlah sekedar mendengar, dalam mendengar diperlukan juga aktivitas 

berpikir agar mendapat manfaat sebesar-besarnya, karena pendengar yang baik dapat 

memilih apa yang penting dan yang tidak penting. Mendengar bukan hanya 

menangkap yang tersurat tetapi dapat pula memahami pesan bahasa yang tersirat, 

 

19Lihat Kamal Ibrahim Badri, Al-As}wa>t wa al-Niz}a>m al-S{aut Mutbiqan ‘ala al-Lugah al-
‘Arabiyyah (Riyad: Ida>rah Ima>dah Syu‘u>n al-Maktabah al-Ja>miah al-Ma>lik Su‘u>d, 1982), h. 31. 
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sehingga dengan kamahiran menyimak, maka proses komunikasi dalam bahasa Arab 

akan berjalan denga baik.   

2.  Kemahiran Bercakap (Speaking Skill/ ثة  ألمحاد   مهارة  ) 

Kemahiran bercakap (speaking skill/الكلام  adalah salah satu aspek yang (مهارة 

ingin dicapai dalam pembelajaran bahasa Arab. Bercakap atau berbicara atau 

bertutur merupakan salah satu bentuk penyampaian pikiran dan perasaan dalam 

simbol-simbol bunyi. 

Pada dasarnya, kemahiran berbicara merupakan kemahiran menggunakan 

bahasa rumit. Kemahiran berkaitan erat dengan kemampuan sistem leksikal, gra-

matikal, semantik dan tata bunyi. Semua kemampuan itu memerlukan persediaan 

kata dan kalimat tertentu yang cocok dengan situasi yang dikehendaki yang di 

dalamnya banyak memerlukan latihan ucapan dan pengutaraan lisan.20  

Latihan-latihan yang diberikan untuk dapat menguasai kemahiran berbicara 

berupa praktik tentang apa-apa yang sudah didengar secara pasif dalam latihan 

menyimak. Dapat dikatakan bahwa tanpa latihan lisan yang intensif penguasaan dan 

pemahaman bahasa Arab secara sempurna akan sulit dicapai. Salah satu kelemahan 

dan kekurangan sistem dan metode lama pengajaran bahasa Arab yang 

dikembangkan di Indonesia adalah kurangnya latihan lisan yang intensif sehingga 

sedikit sekali peserta didik yang mampu mengutarakan pikiran dan perasaannya 

secara lisan.21 

 

20Lihat Ahmad Izzan, Metodologi Pembelajaran Bahasa Arab (Cet. II; Bandung: Humaniora, 
2007), h. 159. 

21Ibid. h. 159-160. 
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Dalam melaksanakan pengajaran mengenai kegiatan berbicara ini kita perlu 

menekankan asas keefektifan. Keefektifan dalam berbicara terlihat dalam kecekatan 

dan kecepatan mengutarakan buah pikiran dan perasaan, juga ketepatan dalam 

memilih kata-kata, kalimat yang menarik (imprenssif). Salah satu cara latihan yang 

efektif untuk dapat mencapai kemampuan berbahasa lisan, dari yang sederhana 

sampai kepada yang rumit. 

3. Kemahiran membaca ((Reading Skill/ ألقرأة مهارة  ) 

Pemahaman terhadap salah satu elemen dasar dalam belajar bahasa, yaitu 

membaca, khususnya pemahaman aspek-aspek teknis dan kendala-kendalanya 

memang tidak menjamin bahwa sebuah program pengajaran bahasa akan berhasil 

dengan baik. Tetapi dengan sedikit memahami aspek-aspek teknis semacam itu, para 

peserta didik dan khususnya para pendidik, diharapkan akan lebih mampu 

menyempurnakan proses pembelajaran yang akan membawa mereka ke tujuan akhir 

yang diharapkan. 

Membaca pada hakikatnya adalah pemrosesan kata-kata, konsep, informasi, 

dan gagasan-gagasan yang dikemukakan oleh pengarang yang berhubungan dengan 

pengetahuan dan pengalaman awal pembaca.22 Dengan demikian, pemahaman 

diperoleh bila pembaca mempunyai pengetahuan atau pengalaman yang telah 

dimiliki sebelumnya dengan apa yang terdapat di dalam bacaan.  

 

22Lihat Pamela J. Farris, Language Arts: A Process Aproach (Wisconsin: Brown and 
Benchmark Publishers, 1993), h. 304. 
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Kemahiran membaca (reading skill/ ال ةقراءمهارة  ) mencakup dua hal yaitu: 

mengenali simbol-simbol tertulis dan memahami isinya. Kemahiran membaca yang 

dianggap sulit dalam bahasa Arab adalah membaca kitab-kitab, majalah, surat kabar 

yang tidak memiliki harakat. Itu berarti sangat tergantung pada penguasaan 

gramatika bahasa Arab yang meliputi nahu-saraf.23  

Sebagaimana bahasa yang lain, kemampuan membaca dalam bahasa Arab 

meliputi membaca nyaring/keras (القــراءة الصــائتة) dan membaca dalam hati (القــراءة 

 yang menarik adalah bahwa dalam bahasa Arab bagi yang mempe-lajarinya 24,(الصامتة

(selain orang Arab) untuk dapat membaca nyaring saja harus mengkaji banyak ilmu 

yang terkait dengan linguistiknya; yaitu mulai dari fonem (الصــوت) dalam kajian 

fonologi yang mengkaji bagaimana bunyi-bunyi dalam bahasa Arab, dan nahu (النحــو) 

untuk mengetahui bagaimana memvokalkan huruf-huruf yang tergabung dalam tiap-

tiap kata dalam bahasa Arab. Selanjutnya setelah dapat membaca sesuai dengan 

kaidah-kaidah yang benar dalam membaca, baru pemahaman teks dapat dipeserta 

didiki sesuai dengan tujuan dalam membaca pemahaman. Tujuan dalam membaca 

pemahaman dapat berupa pemahaman literal, pemahaman kritis, pemahaman 

interpretatif sampai dengan pemahaman kreatif, sehingga dapat menghasilkan karya-

karya yang bermanfaat dari hasil membaca pemahaman yang dilakukan.25  

 

23Lihat Ahmad Izzan, op. cit., h. 174.  

24Lihat Na>if Mahmu>d Ma’ruf, Khas}a>is} al-‘Arabiyyah wa T{ara>iq Tadri>siha> (Cet. IV; Beirut-
Libanon: Da>r al-Nafa>is, 1991), h. 90.  

25Lihat J. Sutarjo, Paradigma Penguasaan Membaca dalam Bahasa Arab Lulusan PBA 
(Pendidikan Bahasa Arab), diakses dari http://tarjo2009.blogspot.com (22 Desember 2010). 
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Hal ini sesuai dengan yang dikemukakan oleh Al-Naqah bahwa hakikat 

membaca adalah berkaitan dengan dua aspek; mekanik (ميكانيكيا) dan kognitif (عقليا). 

Aspek mekanik berkenaan dengan filologi, simbol yang tertulis, pemahaman 

terhadap kata-kata serta mengucapkannya. Aspek kognitif berkenaan dengan 

pemahaman makna dan menginterpretasikannya, menerka pemikiran penulis dan 

mengkritisinya.26  

Kemampuan membaca dalam berbagai tema; seperti ilmu pengetahuan, 

sastra, sosial, kebudayaan, teknologi, politik dan lain-lain merupakan lapangan 

dalam aktivitas membaca. Seseorang yang ingin menguasai berbagai istilah yang 

mendukung kemampuan pemahaman membaca yang luas harus terlatih memahami 

berbagai tema kehidupan dalam wujud bacaan. Hal itu dalam upaya mencapai 

tingkatan tertinggi dalam kemampuan membaca, sebagaimana diungkapkan oleh 

Thu‘aimah bahwa tingkatan tertinggi dalam kemampuan membaca adalah 

kemampuan membaca bebas, di mana pada tingkatan ini seorang pembaca hanya 

dalam rangka meningkatkan penguasaan kosakata dan istilah-istilah khusus dalam 

topik-topik tertentu. Dalam bahasa Arab-pun kemampuan tersebut dapat diraih 

dengan mengandalkan latihan-latihan dengan tema-tema tersebut, dengan catatan 

telah melewati kemampuan membaca nyaring  (الصائتة  yang menjadi pondasi (القراءة 

dalam memahami teks secara mekanis.27 

 

26Lihat Mahmud Ka>mil Al-Na>qah, T{ari>qah al-Tadri>s al-Lugah al-Arabiyyah li Gair al-
Na>t}iqi>na bi ha> (Riyadh: Mansyu>ra>t al-Munaz}z}amah al-Isla>miyyah li al-Tarbiyyah wa al-‘Ulu>m wa al-
S|iqa>fah, ISESCO, 2003), h. 150.  

27Lihat Rusydi> Ahmad T{u‘aimah, Ta’lim al-Lugah al-Arabiyyah li Gair al-Na>t{iqi>na bi ha> 
Mana>hijuhu> wa Asa>libuhu> (Riyadh: Mansyu>ra>t al-Munaz}z}amah al-Isla>miyyah li al-Tarbiyyah wa al-
‘Ulu>m wa al-S|iqa>fah, ISESCO, 1989), h. 177. 
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4. Kemahiran Menulis (Writing Skill/ ألكتابة مهارة  ) 

Kemahiran menulis (writing skill/ ألكتابة  مهارة   ) merupakan kemahiran terakhir 

setelah menyimak, bercakap-cakap, dan membaca. Kemahiran menulis menyangkut 

tiga hal, yaitu: pertama, kemahiran membentuk alfabet; kedua, kemahiran mengeja; 

ketiga, kemahiran menyatakan pikiran perasaan dan pikiran melalui tulisan atau 

lazimnya disebut komposisi.28 

Kemahiran menulis diawali dengan belajar mengenal huruf dan merangkai 

huruf tersebut dalam bentuk kata, kalimat, dan pragraf. Selanjutnya adalah belajar 

mengeja yaitu menggambarkan bunyi dalam bentuk tulisan dan penggunaan tanda 

baca. Salah satu cara meningkatkan kemampuan peserta didik adalah dengan melalui 

dikte (imla’). Yang terakhir adalah kemahiran mengekspresikan pikiran dan perasaan 

dalam bentuk tulisan. Di tingkat pemula kemahiran menulis dapat diwujudkan 

melalui teknik mengarang terbimbing.29  

Dari latihan-latihan sederhana berupa menyalin kalimat dan cerita pendek, 

mengganti salah satu unsur kalimat, mengisi yang kosong, dan menambah kalimat 

akan melahirkan kebiasaan menulis dalam merangkai kata menjadi kalimat dan 

kalimat menjadi komposisi sehingga lahir kebiasaan menulis yang dapat 

mengungkapkan buah pikiran dan perasaan dalam bentuk tulisan sehingga akan 

mengatarkan peserta didik pada level kemahiran menulis dalam bahasa Arab.    
 

28Lihat Ahmad Izzan, op. cit., h. 181. 

29Ibid., h. 181-185. 
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D. Unsur-unsur Pembelajaran Bahasa Arab di Perguruan Tinggi 

Ada beberapa komponen pendidikan atau unsur yang terlibat langsung dalam 

pendidikan, yakni: tujuan, pendidik, peserta didik, alat (yang meliputi kurikulum, 

metode dan media) serta lingkungan.30 Komponen-komponen pendidikan bahasa 

Arab juga bisa saja mengadopsi dari komponen pendidikan secara umum. 

Spesifikasinya terletak pada bahan ajar atau materi pendidikannya, yakni bahasa 

Arab. Semua sarana dan prasarananya diorientasikan pada bahasa Arab, mulai dari 

buku pegangan sampai dengan penciptaan kondisi dengan segala informasinya 

diejawantahkan dengan bahasa Arab.  

Semua komponen pendidikan bahasa Arab tersebut mutlak dipenuhi dengan 

sesempurna mungkin. Artinya, pendidikan bahasa Arab akan berjalan dengan baik 

dan dengan hasil maksimal bila komponennya dipersiapkan dengan sempurna. 

Misalnya mengenai lingkungan, maka nuansa lingkungan belajar menghendaki agar 

terasa ada kewajiban atau kesenangan untuk berbahasa Arab.  

Berikut akan dipaparkan komponen-komponen tersebut dalam tataran 

pendidikan di perguruan tinggi. 

1.  Dosen 

Dosen menurut Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan 

Dosen dijelaskan: “Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas 

 
30Lihat Soetari Imam Barnadib, Pengantar Ilmu Pendidikan (Jogjakarta: FIP-IKIP Jogjakarta, 

1971), h. 12. Lihat juga Mujamil Qomar, Pesantren; dari Transformasi Metodologi Menuju 
Demokratisasi Institusi (Jakarta: PT Gelora Aksara Pratama, tt), h. 3.  
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utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu 

pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian 

kepada masyarakat”.31 

Dosen yang bekerja melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara 

memuaskan tentu memiliki kompetensi sesuai yang dipersyaratkan. Sebagai 

indikator dari dosen yang dianggap memiliki kompetensi seperti yang 

dipersyaratkan adalah: 

1. Tugas dosen 

Dalam hal tugas pendidikan dan pengajaran dosen melakukan tanggung 

jawab pengajaran, bimbingan, dan latihan keterampilan bagi mahasiswanya. 

Sehubungan dengan hal tersebut, Kenneth G. Ryder yang dikutip oleh Sanusi Uwez 

merinci ada tiga faktor utama tugas dosen, yaitu yang berhubungan dengan 

mahasiswa, profesi dan institusi.32 Dari ketiga faktor tersebut akan diuraikan sebagai 

berikut: 

Dalam kaitannya dengan mahasiswa, tugas dosen adalah: 

a) Melaksanakan tugas mengajar dengan diawali dengan perencanaan pengajaran 

yang matang, hadir di kelas sesuai jadwal perkuliahan. Mengemukakan syarat-

 

31Lihat Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan 
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Cet. II; Jakarta: 
Visimedia, 2008), h. 79. 

32Lihat Sanusi uwez, Manajemen Pengembangan Mutu Dosen (Cet. I; Jakarta: Logos 
Wacana Ilmu, 1999), h. 30. 
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syarat perkuliahan secara jelas dan memberikan nilai yang objektif sesuai 

ketentuan lembaga. 

b) Menyadari bahwa mahasiswa sebagai individu harus dihormati dan mempunyai 

hak-hak yang harus dilindungi. 

c) Menyadari bahwa dosen adalah teladan bagi mahasiswa dan berpengaruh 

terhadap pembentukan sikap dan pemikiran mahasiswa.33  

Keterangan tersebut di atas menunjukkan bahwa tugas dosen yang 

berhubungan dengan mahasiswa adalah melaksanakan pembelajaran yang diawali 

dengan perencanaan yang matang, disiplin dalam melaksanakan tugas, melaksanakan 

penilaian secara objektif dan menjadikan dirinya sebagai teladan. 

Tugas dosen yang berkaitan dengan profesi adalah sebagai berikut: 

a) Selalu mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dalam disiplin akademiknya. 

b) Selalu berusaha meningkatkan keefektifan mengajar. 

c) Mengembangkan ilmu pengetahuan dalam studinya melalui penelitian 

d) Membantu lembaga dalam kegiatan pengembangan kurikulum, kegiatan ilmiah 

jurusan, fakultas dan universitas serta berpartisipasi di dalamnya. 

e) Meningkatkan gengsi akademik dan profesi.34 

Jika dicermati tugas dosen berkaitan dengan profesi dapat disimpulkan 

bahwa dosen seyogyanya mengembangkan ilmu pengetahuan dengan membaca 

 
33Ibid.  
34Ibid., h. 31. 
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berbagai literatur mutakhir, melaksanakan pembelajaran secara sistematis, 

melaksanakan penelitian dan menjadi teladan di masyarakat. 

Tugas dosen berkaitan dengan institusional dikemukakan sebagai berikut: 

a) Melaksanakan tugas kelembagaan dengan baik 

b) Menggunakan dana yang dipercayakan kepadanya dengan sebaik-baiknya 

c) Mencegah terjadinya kerugian financial yang merugikan nama baik secara legal 

dan illegal 

d) Memberikan dukungan dan berpartisipasi aktif dalam kelembagaan 

e) Mempunyai komitmen yang mantap dalam pengembangan perpustakaan, 

laboratorium dan sebagainya.35 

Memperhatikan tugas dosen yang berhubungan dengan institusional di atas, 

diperoleh pemahaman bahwa selaku dosen dituntut melaksanakan tugas 

kelembagaan dengan baik, melaksanakan amanah dengan jujur, mendukung kegiatan 

kelembagaan serta menjaga nama baik almamater. 

Sehubungan dengan tugas pendidikan tersebut, maka penguasaan materi dan 

keterampilan teknis dalam pembelajaran merupakan dua hal yang mutlak dimiliki 

oleh dosen. Melalui penguasaan materi dan teknik mengajar para dosen maka 

pelaksanaan pembelajaran yang mendidik dapat terlaksana.  

2. Tanggung jawab dosen 

 
35Ibid., h. 32. 
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Dosen dapat dikatakan sebagai orang yang bertanggung jawab apabila dia 

mampu membuat pilihan dan keputusan atas dasar nilai-nilai dan norma-norma 

tertentu, baik yang bersumber dari dalam dirinya maupun dari lingkungan sosialnya. 

Setiap dosen seharusnya memiliki persyaratan sebagai orang yang 

bertanggung jawab dalam bidang pendidikan. Selaku pendidik, dosen bertanggung 

jawab mewariskan nilai-nilai dan norma-norma kepada generasi muda sehingga 

terjadi proses konsevasi nilai, karena melalui pendidikan diusahakan terciptanya 

nilai-nilai baru. Setiap tanggung jawab memerlukan kompetensi yang lebih kecil dan 

lebih khusus. 

a. Tanggung jawab moral 

Setiap dosen berkewajiban mengamalkan ajaran Islam serta bertanggung 

jawab mewariskan nilai-nilai ajaran islam secara kaffah kepada mahasiswa. Oleh 

karena itu setiap dosen harus memiliki kemampuan membimbing, mengarahkan 

mahasiswa agar senantiasa memperlihatkan sikap islami dalam kehidupan sehari-

hari. 

b. Tanggung jawab dalam bidang pendidikan 

Dosen bertanggung jawab melaksanakan kegiatan pendidikan, dalam arti 

memberikan bimbingan dan pengajaran kepada para mahasiswa. Tanggung jawab 

tersebut direalisasikan dalam bentuk pembinaan pribadi, watak, analisis kesulitan 

belajar serta menilai kemajuan hasil belajar mahasiswa. 
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Dalam mengemban dan melaksanakan tanggung jawab tersebut maka maka 

setiap dosen harus memiliki berbagai kompetensi yang relevan dengan tugas dan 

tanggung jawabnya. Dosen harus menguasai ilmu dan mampu mengembangkannya, 

mendidik dan  menyiapkan mahasiswa agar mampu berkreasi, mampu menjadi 

model atau sentral identifikasi diriatau menjadi pusat panutan, teladan, dan 

konsultan bagi mahasiswa, memiliki kepekaan intelektual dan informasi seta 

memperbaharui pengetahuan dan keahliannya secara berkelanjutan dan mampu 

bertanggung jawab dalam membangun peradaban yang berkualitas di masa datang. 

c. Tanggung jawab dalam bidang kemasyarakatan 

Sebagai pendidik professional, dosen tidak dapat melepaskan kualitas 

kehidupan masyarakat, membina persatuan dan kesatuan bangsa, berpartisipasi 

dalam pembangunan nasional, daerah dan masyarakat. 

d. Tanggung jawab di bidang keilmuan  

Sebagai seorang intelektual, dosen bertanggung jawab memajukan ilmu 

pengetahuan dan teknologi terutama spesialisasinya, sehingga dosen dituntut 

memiliki pengetahuan yang luas dan kemampuan yang memadai dalam bidang 

penelitian. 

3. Faktor-faktor yang mempengaruhi kompetensi dosen  

Meskipun kompetensi dosen merupakan salah satu yang mempengaruhi 

proses pembelajaran, namun kompetensi dosen itu tidaklah berdiri sendiri tapi juga 
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dipengaruhi oleh faktor-faktor yang lain seperti lingkungan, latar belakang 

pendidikan dosen maupun pengalaman mengajar dosen. 

a. Faktor lingkungan 

Secara garis besar terdapat dua macam lingkungan, yaitu lingkungan fisik 

dan lingkungan non fisik. Kedua-duanya dikembangkan supaya sejalan dan 

memenuhi kebutuhan dosen. Adapun lingkungan fisik meliputi fasilitas pendidikan 

(bangunan, kelas, laboratorium, perpustakaan dsb). Hal tersebut sangat 

mempengaruhi dan membantu dosen dalam meningkatkan cara dan gaya 

pembelajarannya. Lingkungan fisik pendidikan akan menjadi beban dosen dalam 

pembelajaran jika tidak dipersiapkan. Lingkungan fisik yang mempengaruhi 

kehidupan dosen tidak hanya fasilitas di tempat dosen tersebut bekerja, namun juga 

termasuk lingkungan fisik tempat tinggal dosen tersebut. 

Kecilnya penghasilan dosen seringkali memaksa mereka menutupi 

kekurangan dan kebutuhan hidupnya dengan caranya sendiri, misalnya mengajar di 

perguruan tinggi, merangkap sebagai pedagang, pejabat atau birokrat di tempat yang 

berbeda. Fasilitas yang lebih lengkap pada kegiatan di luar kedosenan tersebut di 

atas menjadikan orientasi kerja dosen lebih berat, misalnya pada jabatan birokrasi, 

tinimbang profesionalisasi keilmuan, keahlian akademik ataupun jabatan 

akademiknya. 

Adapun lingkungan nonfisik yang turut berpengaruh adalah kurang komit 

terhadap rofesionalitas yang melekat pada dirinya sehingga menunjukkan kurangnya 
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dedikasi, sehingga tugas pokoknya selaku dosen terabaikan. Demikian pula 

profesinya sebagai pendidik tidak dirasakan sebagai panggilan hidup yang diyakini 

sebagai pekerjaan yang amat mulia.    

b. Latar belakang pendidikan dosen 

Perbedaan latar belakang pendidikan dosen akan mempengaruhi kegiatan 

dosen dalam melaksanakan interaksi pembelajaran. Cara mengajar dosen dari FKIP 

atau Tarbiyah akan berbeda dengan cara mengajar dosen lulusan non Tarbiyah atau 

non FKIP. Hal tersebut disebabkan karena dosen lulusan keguruan telah memiliki 

pengetahuan dalam bidang kependidikan, sedangkan dosen fakultas non Tarbiyah 

atau non FKIP belum tentu memiliki atau dibekali dengan pengetahuan di bidang 

pendidikan. 

c. Pengalaman mengajar dosen 

Pengalaman mengajar bagi dosen merupakan sesuatu yang sangat berharga. 

Untuk itu setiap dosen membutuhkan pengalaman mengajar tersebut. Sebab 

pengalaman mengajar tidak pernah diperoleh semenjak duduk di bangku kuliah. 

Pengetahuan teoritis belum dapat menjamin keberhasilan seorang dosen dalam 

proses pembelajaran jika tidak ditopang dengan pengalaman mengajar. Mengingat 

mengajar bukan hanya sebagai ilmu, teknologi, dan seni belaka, akan tetapi 

mengajar juga sebagai suatu keterampilan. Mengajar merupakan seni yang hanya 

dirasakan oleh dosen sebagai pribadi yang tidak ada mata kuliahnya di bangku 

kuliah. Mengajar merupakan keterampilan, tentu membutuhkan banyak praktek. 
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Semakin banyak latihan, semakin meningkatkan keterampilan yang dikuasai oleh 

dosen. 

 Mengajar sebagai suatu keterampilan merupakan aktualisasi dari ilmu 

pengetahuan teoritis ke dalam interaksi pembelajaran. Keterampilan mengajar 

banyak macamnya dan hal itu perlu dikuasai oleh setiap dosen agar dapat melakukan 

interaksi pembelajaran secara efektif dan efesien. Pengetahuan teoritis akan 

keterampilan mengajar yang dikuasai oleh dosen akan lebih baik bila dilengkapi 

dengan pengalaman mengajar. Perpaduan kedua hal tersebut akan melahirkan figur 

dosen yang berkompetensi tinggi.36 

 Mahir berbahasa Arab, lebih-lebih baru mengerti tentang bahasa Arab tidak 

menjamin bisa mengajar bahasa Arab, karena seseorang yang akan mengajar bahasa 

Arab, ada beberapa hal yang harus menjadi perhatiannya, minimal menguasai materi 

kebahasaan yang akan diajarkan, bagaimana jiwa dan mentalitas mahasiswa yang 

akan menerima materi kebahasaan itu, dan metode serta media apa yang digunakan 

dalam menyampaikan materi itu kepada mahasiswa.37 

Dosen wajib memiliki kualifikasi akademik, kompetensi, sertifikat pendidik, 

sehat jasmani dan rohani, dan memenuhi kualifikasi lain yang dipersyaratkan satuan 

pendidikan tinggi tempat bertugas, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan 

tujuan pendidikan nasional. 

 
36Ibid.  
37Lihat Nabîh Ibrahîm Ismâîl, al-Usus al-Nafsiyyah li Ta’lîm al-Lughah al-’Arabiyyah Li Ghair 

al-Nâthiqînâ bihâ  (Kairo: Maktabah Anglo, 1982), h.22. 
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2. Mahasiswa (peserta didik) 

Mahasiswa dalam Peraturan Pemerintah RI No.60 Tahun 1999 adalah peserta 

didik yang terdaftar dan belajar di perguruan tinggi tertentu.38 Mahasiswa 

merupakan suatu kelompok dalam masyarakat yang memperoleh statusnya karena 

ikatan dengan perguruan tinggi. Mahasiswa juga merupakan calon intelektual atau 

cendekiawan muda dalam suatu lapisan masyarakat yang seringkali syarat dengan 

berbagai predikat. 

Dari pendapat di atas bisa dijelaskan bahwa mahasiswa adalah status yang 

disandang oleh seseorang karena hubungannya dengan perguruan tinggi yang 

diharapkan menjadi calon-calon intelektual. 

Kewajiban yang paling penting bagi mahasiswa adalah belajar. Belajar adalah 

syarat mutlak bagi mahasiswa untuk mencapai tujuan ilmiah. Apapun alasannya 

untuk tidak belajar, pada hakikatnya adalah alas an yang dicari-cari. 

Tujuan mahasiswa salah satunya adalah untuk mencapai dan meraih taraf 

keilmuan yang matang. Dalam artian menguasai suatu ilmu serta memahami 

wawasan ilmiah yang luas sehingga mampu bersikap dan bertindak ilmiah dalam 

segala hal yang berkaitan dengan keilmuannya untuk diabdikan kepada 

masyarakatnya. Jelas, mahasiswa harus mempunyai tujuan dan memahami tujuan 

itu. Mahasiswa yang tidak memiliki tujuan pada hakikatnya hanyalah sekedar robot 

atau tdak ada bedanya perahu yang hanyut tanpa arah.39 

 
38Peraturan Pemerintah RI Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi, http://www.isi-

dps.ac.id/wp-content/uploads/2009/03/pp60-th1999.pdf, (19 Juni 2009). 

39Lihat Yahya Gandha, Cara Mahasiswa Belajar di Perguruan Tinggi (Jakarta: Grasindo, tt), 
h. 2. 
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Di perguruan tinggi, mahasiswa digembleng dan ditempa untuk menjadi 

ilmuan. Memasuki perguruan tinggi harus disertai kesadaran penuh. Seseorang yang 

ingin menjadi mahasiswa yang akan menuntut ilmu di perguruan tinggi, harus 

memahami dan sadar benar bahwa dirinya akan memasuki dunia ilmiah. Selanjutnya, 

bila berhasil, berarti menjadi seorang sarjana. Sarjana adalah manusia ilmiah. 

Dengan demikian, bersikap dan berprilaku ilmiah bukan hanya sekedar di perguruan 

tinggi saja, melainkan juga di kehidupan berikutnya. Oleh karena itu, serang 

mahasiswa atau yang akan menjadi mahasiswa, harus bertekad untuk menjadi insan 

ilmiah, selalu belajar mengembangkan daya pikirnya, dan meningkatkan nurani 

penasaran terhadap disiplin ilmu yang ditekuninya.40 

 Ada tiga kualitas psikologi yang harus dimiliki oleh seorang mahasiswa, 

yaitu: keterbukaan pikiran, kemampuan berpikir kritis dan kreativitas. 

Kualitas pertama yang harus dimiliki mahasiswa adalah keterbukaan pikiran. 

Berpikir adalah kegiatan mental yang dilakukan manusia untuk mengolah informasi, 

baik yang diperoleh dari lingkungan maupun yang sudah ada dalam benak. 

Pengertian kegiatan mental disini adalah berkerjanya elemen-elemen sistem syaraf 

manusia. Informasi adalah segala sesuatu yang dapat dipersepsi oleh manusia. 

Sedangkan kegiatan mengolah informasi meliputi kegiatan menanggapi dan 

mencipta informasi. Dalam proses ini orang menanggapi informasi yang dimilikinya, 

menafsirkan makna dan maksud informasi, mereka-reka pengaruh informasi itu 

 
40Ibid.  
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terhadap dirinya, serta menimbang-nimbang seberapa jauh keterangan-keterangan 

yang dikandung informasi itu penting bagi dirinya dan orang lain. Kegiatan 

menanggapi informasi itu seringkali menghasilkan satu informasi baru, dengan kata 

lain dalam kegiatan ini manusia menciptakan informasi baru. Informasi baru ini 

dapat berbentuk kesimpulan atau pertanyaan. Mahasiswa sebagai calon intelektual, 

calon cendekiawan dan penopang hidup masyarakat membutuhkan kualitas 

keterbukaan pikiran agar dapat membuka diri ke berbagai hal baru. Untuk dapat 

melakukan pembaruan, seseorang harus mampu melihat berbagai hal yang berbeda 

dengan kondisi yang ada saat ini. Ia harus dapat membuka dirinya terhadap berbagai 

kemungkinan. 

Kualitas kedua yang harus dimiliki oleh seorang mahasiswa adalah 

kemampuan berpikir kritis. Setiap saat seorang mahasiswa selalu berhadapan dengan 

informasi, baik dari buku, hasil observasi, media massa, iklan, juga dari orang-orang 

yang ada di sekelilingnya. Sebagian besar informasi berasal dari pernyataan-

pernyataan verbal. Informasi digunakan untuk membuat analisis dan kesimpulan 

yang akan dituangkan dalam tulisan, juga untuk menentukan berbagai keputusan. 

Setiap orang bisa salah dalam mengambil kesimpulan atau keputusan karena 

menerima informasi yang tidak tepat. Para ilmuwan, psikolog, dokter, dan ahli 

lainnya bisa memberi saran yang salah karena tidak cermat menimbang informasi. 

Akibatnya, para pengguna jasa mereka sering dirugikan karena terlalu cepat percaya 

pada informasi yang salah. Sebagai calon pembaharu dan cendikiawan, mahasiswa 
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harus melatih kemampuannya menimbang informasi secara cermat agar saat terjun 

ke masyarakat ia dapat memberikan masukan-masukan yang tepat dan membantu 

masyarakatnya terhindar dari kerugian akibat kesalahan menggunakan informasi. 

Kualitas berikutnya yang harus dimiliki mahasiswa adalah kreativitas. 

Definisi dari kreativitas atau kemampuan berpikir kreatif adalah Kemampuan untuk 

membuat produk atau kombinasi baru berdasarkan data atau informasi yang tersedia, 

dilakukan melalui kegiatan menemukan berbagai kemungkinan solusi serta 

didasarkan pada kriteria kelancaran, keaslian, keluwesan, kemampuan 

mengelaborasi, dan mengevaluasi kemungkinan-kemungkinan kombinasi baru yang 

dihasilkan. 

Sebagai calon intelektual, mahasiswa harus memiliki kemampuan kreatif. 

Secara umum kreativitas dibutuhkan untuk menciptakan hal-hal baru yang 

menjawab permasalahan dan pemenuhan kebutuhan yang ada dalam masyarakat. 

Pada awalnya adalah adanya kesenjangan antara yang diinginkan dengan kenyataan 

yang ada. Dengan kata lain, ada kebutuhan yang tidak dapat dipenuhi oleh apa yang 

ada. Kesenjangan antara kebutuhan dengan alat pemenuh kebutuhan ini menuntut 

seseorang untuk mengurangi bahkan menghapus kesenjangan itu dengan 

menciptakan produk-produk baru. Produk-produk baru itu diharapkan kemudian 

dapat memenuhi kebutuhan. 

Selain produknya yang baru, cara-cara produksi, teknik dan metode yang 

digunakan juga dituntut untuk diperbaharui. Hal ini berkaitan erat dengan efisiensi 
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dan tingkat produktivitas kerja. Dengan adanya cara, teknik dan metode baru yang 

lebih baik diharapkan biaya dapat menjadi lebih murah, penggunaan bahan baku 

lebih sedikit untuk hasil yang lebih baik, dan penggunaan sumber daya alam lebih 

hemat. 

Penemuan-penemuan hal baru yang mampu meningkatkan kesejahteraan 

masyarakat adalah tugas pembaharu yang nantinya akan disandang oleh mahasiswa. 

Di sini menjadi jelas bahwa mahasiswa membutuhkan kreativitas agar nantinya 

mampu menjadi pembaharu dan mampu memberi arah kepada masyarakat ke jalan 

yang lebih sejahtera. 

Tidak dapat disangkal pula bahwa dalam proses pembelajaran, mahasiswa 

(peserta didik pada umumnya) dipengaruhi oleh banyak faktor, faktor internal 

maupun juga eksternal.41 Faktor internal yang dimaksud di sini adalah lebih pada 

kondisi individu peserta didik yang berkaitan dengan kondisi fisiologi dan 

psikologi.42 Sedangkan faktor ekternal secara umum meliputi tujuan, pendidik, 

peserta didik itu sendiri, lingkungan serta alat pembelajaran. kedua faktor tersebut 

saling memengaruhi dalam proses individu sehingga menentukan kualitas hasil 

belajar. 

 
41Lihat Slameto, Belajar dan Faktor-faktor yang Mempengaruhinya (Cet. IV; Jakarta: PT. 

Rineka Cipta, 2003), h. 5. 

42Kondisi fisiologi secara umum seperti kesehatan yang prima, tidak dalam keadaan capek, 
tidak dalam keadaaan cacat jasmani dan sebagainya serta kondisi panca indra. Lihat Muhammad 
Sa’id Mursi, fan Tarbiyah al-Awlad fi al-Islam diterjemahkan oleh Ali Yahya dengan judul: 
Melahirkan Anak Masya Allah; Sebuah Terobosan Baru Dunia Pendidikan Modern (Cet.I; Jakarta: 
CV Cendikia Sentra Muslim, 2001), h. 17. Sedangkan kondisi psikologi meliputi intelegensi, minat, 
bakat, motivasi, dan kemampuan-kemampuan kognitif (seperti persepsi, ingatan, dan berfikir).     
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3. Kurikulum 

1.  Pengertian Kurikulum 

Kurikulum memang bukan satu-satunya penentu mutu pendidikan. Ia juga 

bukan perangkat tunggal visi pendidikan. Fungsi kurikulum dalam peningkatan mutu 

pendidikan dan penjabaran visi tergantung kecakapan pendidik, ketercakupan 

substansi kurikulum dalam materi pendidikan, dan evaluasi proses belajar.43 

Berbagai ragam pengertian kurikulum diberikan, khususnya oleh pakar yang 

berkompeten dalam bidang tersebut. Secara bahasa kurikulum berasal dari bahasa 

Yunani currere yang berarti jarak tempuh lari. Dalam olah raga lari tentunya ada 

jarak yang harus ditempuh oleh seorang pelari dari dia memulai start sampai dia 

mencapai finish. Jarak tempuh inilah yang disebut currere. Dalam bahasa Inggris 

menjadi curriculum. Istilah ini kemudian mulai digunakan dalam dunia pendidikan. 

Dalam pendidikan, kurikulum merupakan unsur yang penting. Tujuan pendidikan 

tidak akan tercapai tanpa adanya kurikulum yang baik. Mengingat pentingnya 

kurikulum, maka kurikulum perlu dipahami dengan baik oleh  semua pelaksana 

pendidikan.  

Pengertian di atas tidak jauh berbeda dengan yang terdapat dalam Undang-

undang RI Nomor 20 Tahun 2003 Bab 1 Pasal 1 Nomor 19 yang menyatakan bahwa: 

“kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai isi dan bahan 

 

43Lihat Agus Suwignyo, Kurikulum dan Politik (Kebijakan) Pendidikan, dalam Forum 
Mangunwijaya, Kurikulum yang Mencerdaskan (Cet. I; Jakarta: PT. Kompas Media Nusantara, 
2007), h. 38.   
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pendidikan serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan 

pembelajaran”.44 

Pengertian lain dari kurikulum adalah program dan isi dari suatu sistem 

pendidikan yang berupaya melakukan proses akumulasi ilmu pengetahuan 

antargenerasi dalam suatu masyarakat.45 

Defenisi kurikulum secara sempit hanya dibatasi pada program-program 

pembelajaran yang telah didesain secara sistematis. Seperti yang dikemukakn oleh 

Nana Sudjana bahwa  kurikulum hanya dipandang/diartikan sebagai program belajar 

bagi peserta didik (plan for learning) yang disusun  secara sistematik, dan  diberikan 

lembaga pendidikan tertentu untuk mencapai tujuan pendidikan.46 Sedangkan 

menurut S. Nasution dalam bukunya Asas-asas Pendidikan Kurikulum  

mengemukakan, bahwa pada hakekatnya tiap kurikulum merupakan suatu cara untuk 

mempersiapkan peserta didik agar berpartisipasi sebagai anggota yang produktif 

dalam masyarakatnya. Tiap kurikulum bagaimanapun polanya, selalu mempunyai 

komponen-komponen tertentu, yakni pernyataan tentang tujuan dan sasaran, seleksi 

dan organisasi bahan dan isi pelajaran, bentuk dan kegiatan belajar dan mengajar, 

 

44Republik Indonesia, “Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan 
Nasional,” (Cet.I; Jakarta: Sinar Grafika, 2003), h. 2. 

45Lihat A. Ferry Indratno, Kurikulum Beridentitas Kerakyatan, dalam Forum Mangunwijaya, 
Kurikulum yang Mencerdaskan, op.cit., h. 106.  

46Nana Sudjana, Dasar-dasar Proses Pembelajaran, (Cet.VII; Bandung: Sinar Baru Algesindo, 
2004), h. 2. 
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dan akhirnya evaluasi hasil belajar. Perbedaan kurikulum terletak pada penekanan 

dan unsur-unsur tertentu.47 

Jadi, Kurikulum menjadi pedoman pelaksanaan pembelajaran yang 

mengintigrasikan berbagai unsur pembelajaran, seperti isi, bahan pembelajaran, 

alokasi waktu, media pembelajaran, strategi pembelajaran dan evaluasi pembelajaran 

yang diorientasikan untuk mencapai tujuan pembelajaran, termasuk pembelajaran 

bahasa Arab.    

  Kurikulum sebagai salah satu substansi pendidikan perlu didesentralisasikan 

terutama dalam pengembangan silabus dan pelaksanaannya yang disesuaikan dengan 

tuntutan kebutuhan mahasiswa, dan keadaan institusi. Konsekuensinya, 

Fakultas/Jurusan/Prodi/Bagian perlu menyusun silabus dengan cara melakukan 

penjabaran dan penyesuaian Kompetensi Dasar ke dalam bentuk rencana 

pembelajaran yang memuat materi yang relevan, sesuai dengan kondisi serta 

potensinya (otonomi pendidikan). 

Pengelolaan kurikulum di tingkat institusi dapat dilakukan, jika institusi 

yang bersangkutan telah mampu mengelola kurikulum nasional untuk dijabarkan 

menjadi silabus yang berstandar menjadi bahan ajar yang siap pakai. Siap pakai yang 

dimaksud meliputi penguasaan metode mengajar, kegiatan pembelajaran, 

pengelolaan kelas, pemilihan dan penggunaan alat bantu dan sumber belajar, jenis 

 

47S. Nasution,  Asas-Asas Kurikulum  (Cet. V; Jakarta: PT Bumi Aksara, 2003), h. 7.  
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penilaian yang sesuai dengan kompetensi yang dilatihkan, serta mampu memberikan 

kegiatan perbaikan dan pengayaan kepada mahasiswa.   

2. Asas-asas kurikulum 

a. Asas Filosofis 

Filsafat dalam arti sebenarnya adalah cinta akan kebenaran, yang merupakan 

rangkaian dari dua kata philo (cinta) dan shopia (kebijakan).48 Dalam batasan 

modern filsafat diartikan sebagai ilmu yang berusaha untuk memahami semua hal 

yang muncul di dalam keseluruhan lingkup pengalaman manusia, yang mana 

diharapkan agar manusia dapat mengerti dan mempunyai pandangan menyeluruh dan 

sistematis mengenai alam semesta. Sekolah bertujuan mendidik anak menjadi 

manusia yang baik dalam masyarakat tempat ia hidup. Perbedaan landasan filsafat 

dengan sendirinya akan menimbulkan perbedaan dalam tujuan pendidikan. Karena 

hal ini menyangkut apa saja bahan peserta didikan yang akan disajikan guna 

mencapai tujuan tersebut.49 Sebagai induk dari semua pengetahuan, filsafat dapat 

dirumuskan sebagai kajian tentang; metafisika yang membahas segala yang ada di 

alam ini, epistemologi yang membahas kebenaran, dan axiology, yang membahas 

nilai. Apabila diamati dari unsur-unsur tersebut, tampaknya filsafat mempunyai 

jangkauan kajian yang sangat luas. Bagi pengembang kurikulum, dengan memiliki 

pengetahuan filsafat maka akan memberikan dasar yang kuat untuk mengambil 
 

48Lihat Ahmad Tafsir, Filsafat Umum, Akal dan Hati Sejak Thales sampai Capra (Bandung: 
Penerbit Remaja Rosda Karya, 2001), h. 9.  

49Lihat Muhammad Zein, Asas dan Pengembangan Kurikulum (Cet.I; Jakarta: Sumbangsih 
Offset, tt), h. 20. 
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suatu keputusan yang tepat dan konsisten. Filsafat membahas segala permasalahan 

yang dihadapi oleh manusia termasuk masalah-masalah pendidikan, dan ini yang 

disebut filsafat pendidikan. Walaupun dilihat sepintas filsafat pendidikan ini hanya 

merupakan aplikasi dari pemikiran-pemikiran filosofis untuk memecahkan masalah-

masalah pendidikan, tetapi antara keduanya, yaitu filsafat dan pendidikan terdapat 

hubungan yang sangat erat. Menurut Donald Butler, filsafat memberikan arah dan 

metodologi terhadap praktek pendidikan sedangkan praktek pendidikan memberikan 

bahan-bahan bagi pertimbangan filosofis.50    

Dalam penyusunan bahan ajaran menurut Jhon Dewey hendaknya 

memperhatikan syarat-syarat sebagai berikut: 

1) Bahan ajaran hendaknya konkret, dipilih yang benar-benar berguna dan 

dibutuhkan, dipersiapkan secara sistematis dan mendetail. 

2) Pengetahuan yang telah diperoleh sebagai hasil belajar, hendaknya 

ditempatkan dalam kedudukan yang berarti, yang memungkinkan 

dilaksanakannya kegiatan baru, dan kegiatan yang lebih menyeluruh.  

Peranan pendidik bukan hanya berhubungan dengan mata peserta didikan 

melainkan dia harus menempatkan dirinya dalam seluruh interaksinya dengan 

kebutuhan, kemampuan, dan kegiatan peserta didik. Pendidik juga harus dapat 

memilah dan memilih bahan-bahan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan 

lingkungan. Metode mengajar merupakan penyusunan bahan ajaran yang 

 
50Lihat Nana Syaodih Sukmadinata, Pengembangan Kurikulum, Teori dan Praktek  (Cet. 

VII; Bandung: Penerbit Remaja Rosdakarya, 2005), h. 39-40. 
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memungkinkan diterima oleh para peserta didik dengan lebih efektif. Metode 

mengajar harus fleksibel dan menimbulkan inisiatif kepada para peserta didik. 

Namun suatu hal yang perlu diperhatikan oleh pengembang kurikulum adalah bahwa 

pengembang kurikulum tidak bisa hanya menonjolkan filsafat pribadinya, tetapi juga 

perlu mempertimbangkan filsafat yang lain, antara lain falsafah negara dan falsafah 

lembaga pendidikan. Setiap negara pasti mempunyai suatu falsafah atau pandangan 

pokok mengenai pendidikan. Di Indonesia landasan filosofisnya adalah Pancasila. 

Seperti dinyatakan dalam ketetapan MPR No. II/MPR/1968, Pancasila adalah jiwa 

seluruh rakyat Indonesia dan negara kita. Tiap lembaga pendidikan mempunyai misi 

dalam rangka bagian dari pendidikan nasional. Falsafah suatu lembaga pendidikan 

(Universitas, IAIN, UIN, STAIN, Akademi maupun Sekolah) jarang sekali 

dinyatakan secara jelas, spesifik dan eksplisit dalam bentuk tertulis.51  Sebagaimana 

yang telah disebutkan di atas, kebanyakan lembaga-lembaga pendidikan jarang 

membuat falsafah lembaganya secara tertulis. Falsafah yang dimaksudkan di sini 

adalah mencakup: 1) alasan rasional mengenai eksistensi lembaga pendidikan itu, 2) 

prinsip-prinsip pokok yang mendasarinya, 3) nilai-nilai dan prinsip yang dijunjung 

tinggi, dan 4) prinsip-prinsip pendidikan mengenai anak, hakikat proses 

pembelajaran dan hakikat pengetahuan.52  

 
 

51Lihat Ahmad Fuad Effendy, Metodologi Pendidikan Bahasa Arab (Cet. I; Malang: 
Misykat, 2005), h. 22. 

52Lihat Sembodo Ardi Widodo, Pengembangan Kurikulum. (Fakultas Tarbiyah Jurusan 
Pendidikan Bahasa Arab, Institut Agama Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2003), h. 17.   
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b. Asas Psikologis 

Dalam pendidikan terjadi interaksi antara peserta didik dengan pendidik serta 

antara peserta didik dengan orang-orang lainnya. Manusia berbeda dengan mahluk 

lainnya seperti hewan, benda dan binatang karena kondisi psikologisnya.53  

Kondisi psikologis tiap individu berbeda karena perbedaan tahap 

perkembangannya, latar belakang sosial-budaya, juga karena perbedaan faktor-faktor 

yang dibawa sejak kelahirannya. Minimal ada dua bidang psikologi yang mendasari 

kurikulum, yaitu psikologi perkembangan, karena peserta didik adalah individu yang 

sedang berada dalam proses perkembangan dan psikologi belajar, karena kemajuan-

kemajuan yang dialami peserta didik sebagian besar karena usaha belajar, baik 

berlangsung melalui proses peniruan, pengingatan, pembiasaan, pemahaman, 

penerapan, maupun pemecahan masalah. Psikologi perkembangan membahas 

perkembangan individu sejak masa konsepsi, yaitu masa pertemuan spermatozoid 

dengan sel telur sampai dengan dewasa. Sementara psikologi belajar merupakan 

suatu studi tentang bagaimana individu belajar. Apabila landasan psikologi 

perkembangan ini kita coba terapkan dalam pembelajaran bahasa Arab maka hal 

yang pertama kali perlu diperhatikan adalah masalah kesesuaian materi dengan tahap 

perkembangan peserta didik. Misalnya anak yang masih belajar bahasa Arab di 

tingkat Madrasah Ibtidaiyah tentunya tidak tepat bila diberi materi pelajaran 

qaw>aid. Selain itu dalam menyajikan materi pelajaran dari Madrasah Ibtidaiyah 

 
53Kondisi psikologis adalah karakteristik psiko-fisik seseorang sebagai individu, yang 

dinyatakan dalam berbagai bentuk perilaku dalam interaksi dengan lingkungannya. 
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sampai madrasah Aliyah perlu dirancang sedemikian rupa dengan menjadikan 

masa/fase perkembangan fisik dan intelektual peserta didik sebagai landasan dan 

menghasilkan susunan materi yang berangkat dari hal-hal yang mudah menuju hal-

hal yang rumit dan kompleks. Sementara dari teori psikologi belajar kita bisa 

menerapkan beberapa teori. Misalnya terori Stimulus-Respon dari aliran 

Behaviorisme.54 Dengan model reward dan punishment dalam pembelajaran 

tentunya peserta didik lebih bersemangat. Berikan saja hadiah yang sederhana 

misalnya penggaris atau ballpoint untuk setiap jawabnya yang benar yang diberikan 

oleh peserta didik. Atau ketika menghukum peserta didik, berilah hukuman yang 

edukatif misalnya dengan menyuruh peserta didik menghafalkan 50 kosa kata baru 

dalam bahasa Arab.   

c. Asas Sosiologis (sosial dan Budaya) 

Suatu kurikulum pada prinsipnya mencerminkan keinginan, cita-cita dan 

kebutuhan masyarakat. Dalam mengambil keputusan tentang kurikulum para 

pengembang kurikulum hendaknya merujuk pada lingkungan atau dunia dimana 

mereka tinggal, merespon terhadap berbagai kebutuhan yang dilontarkan atau 

diusulkan oleh beragam golongan dalam masyarakat. Sangat banyak kebutuhan 

masyarakat yang harus dipilah-pilah, disaring dan diseleksi agar menjadi suatu 

keputusan dalam pengembangan kurikulum. Kompleksitas kehidupan dalam 

masyarakat disebabkan oleh:  

 
54Sembodo Ardi Widodo, op.cit., h. 19. 
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a) Dalam masyarakat terdapat tata kehidupan yang beraneka ragam,  

b) Kepentingan antar individu berbeda-beda, dan  

c) Masyarakat selalu mengalami perkembangan.  

Bila dikaitkan dengan pembelajaran bahasa Arab, maka perlu mengambil 

keputusan dengan tepat, dengan berdasar pada kebutuhan masyarakat belajar bahasa 

Arab. Apakah untuk mempeserta didiki ajaran-ajaran Islam, atau mungkin sarana 

komunikasi antar bangsa. Seandainya masyarakat membutuhkan bahasa Arab karena 

untuk tujuan dunia kerja (TKW) maka tentunya yang lebih ditekankan adalah 

kemampuan muhadatsahnya (conversation) dan seandainya masyarakat 

membutuhkan untuk mendalami ajaran-ajaran Islam maka tentunya kemampuan 

gramatikal dan tarjamah perlu diberikan. Sedapat mungkin kurikulum dibangun dan 

dikembangkan dengan tetap merujuk pada asas kemasyarakatan berikut dengan 

kebutuhan-kebutuhan masyarakat pada zamannya.  

d. Asas Organisatoris 

Asas ini berkenaan dengan bentuk dan organisasi bahan peserta didikan yang 

disajikan. Bagaimana bahan peserta didikan akan disajikan. Apakah dalam bentuk 

mata peserta didikan yang terpisah-pisah, atau bidang studi seperti yang 

dilaksanakan di Indonesia, ataukah diusahakan adanya hubungan antara peserta 

didikan yang diberikan dengan menghapuskan segala batas-batas mata peserta 

didikan dalam bentuk kurikulum yang terpadu. Hal ini juga muncul dalam Bahasa 

Arab. Pada dasarnya ada dua pendekatan dalam pendidikan bahasa Arab. Yang 
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pertama   الوحدة الفروع   atau integrated system dan kedua نظرية   atau separated نظرية 

system. Untuk merefresh ingatan kita, perlu dijelaskan kembali secara singkat 

tentang dua pendekatan tersebut. Nadhariyatul Wihdah dimaksudkan agar dalam 

pembelajaran bahasa kita harus melihat bahasa itu sebagai satu kesatuan yang utuh, 

bukan sebagai bagian-bagian atau segi-segi yang terpisah dan masing-masing berdiri 

sendiri. Sedangkan Nadhariyatul Furu‘ justru sebaliknya, dalam arti bahasa itu 

terdiri dari beberapa aspek, baik gramatik, morpologis, sintaksis, semantik, leksikal, 

stilistik yang harus diajarkan secara terpisah-pisah sesuai dengan cabangnya masing-

masing.55  

Tampaknya landasan organisatoris pendidikan bahasa Arab di Indonesia 

untuk tingkatan madrasah Ibtidaiyah sampai dengan madrasah Aliyah bahkan 

Perguruan Tinggi  menggunakan pendekatan Nadhariyatul Wihdah. Sehingga 

pendidikan bahasa Arab disajikan dalam bentuk satu kesatuan bidang studi. Dalam 

satu kesatuan bidang studi tersebut sudah mencakup materi al-qaidah, al-Qira>‘ah, al-

Hiwa>r, dan Imla‘. Sementara untuk jurusan tertentu di perpendidikan tinggi, seperti 

Pendidikan Bahasa Arab (PBA) dan Bahasa dan Sastra Arab (BSA) menggunakan 

pendekatan Nadhariyatul Furu’ di mana materi-materi bahasa Arab disajikan secara 

terpisah.  

 

 

 
55Lihat Abdul Hali<l Ibrahim, al-Muwajjih al-Fanni< li al-Mudarris al-Lughah al-Arabiyyah 

(Cet. X; al-Q}a>hirah: Da>r al-Ma‘a>rif, 1119), h. 50. 
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e. Asas Perkembangan Ilmu dan Teknologi 

Yang dimaksud dengan asas pengembangan ilmu dan teknologi adalah para 

pengambil kebijakan kurikulum hendaknya memperhatikan bahwa perkembangan 

ilmu pengetahuan dan teknologi membawa perubahan dalam kehidupan masyarakat. 

Beberapa masyarakat terpencil yang tertutup, dengan adanya transportasi dan 

komunikasi yang luas berubah menjadi masyarakat yang terbuka dan mau 

berkomunikasi dengan daerah-daerah lain. Masyarakat yang tadinya hanya 

konsumtif terhadap hasil-hasil pertanian telah berubah menjadi masyarakat yang 

lebih konsumtif terhadap produksi industri.  

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi juga menimbulkan kebutuhan 

baru, aspirasi baru, sikap hidup baru. Hal-hal di atas menuntut perubahan pada 

sistem dan isi pendidikan. Sehingga, pendidikan bukan hanya mewariskan nilai-nilai 

dan hasil kebudayaan lama, tetapi juga mempersiapkan generasi muda agar mampu 

hidup pada masa kini dan masa yang akan datang.Dalam kaitannya dengan 

pendidikan bahasa Arab, maka sudah seyogyanya mulai menyesuaikan diri dengan 

perkembangan ilmu dan teknologi yang ada sekarang ini. Misalnya untuk keperluan 

kemahiran istima’, dirancang sebuah software yang bisa dimanfaatkan oleh peserta 

didik di labolatorium bahasa atau digunakan secara mandiri. Sehingga problema 

kegagalan peserta didik memperoleh kemampuan aktif ekspresif bisa diatasi.   

Oemar Hamalik  menegaskan bahwa apabila kurikulum atau bahan 

pembelajaran dirancang dengan tidak memperhatikan tingkat kemampuan 
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mahasiswa dalam menyerap bahan pembelajaran maka akan banyak terhambat.56 

Misalnya kurikulum bahasa Arab dirancang mengenalkan kaidah-kaidah tata bahasa 

Arab yang rumit dan pelik, sedangkan mahasiswanya kebanyakan lulusan sekolah 

umum yang kurang memiliki pengetahuan tentang bahasa Arab. 

Kurikulum yang selama ini diformat oleh para pemegang kebijakan 

pendidikan bahasa Arab seringkali dinilai kurang produktif, terlalu gemuk dengan 

materi, dan tidak terorientasi dengan kompetensi akhir yang harus dimiliki oleh 

mahasiswa. saratnya materi yang harus dipasok ke dalam sel-sel otak mahasiswa, 

memotivasi  para pengajar untuk hanya bertugas sebagai penyampai pokok bahasan, 

sehingga daya kreasi pengajar “stagnan” dalam mengadakan pengayaan stategi 

pembelajaran. Pembelajaran bahasa Arab yang diselenggarakan pada gilirannya 

kemudian hanyalah berpola untuk memindahkan isi (content transmission) dari 

pengajar ke peserta didik, sehingga pembelajaran menjadi monoton, satu arah dari 

pengajar ke mahasiswa.57 

4. Metode dan Media Pembelajaran 

1. Metode 

Pada sub pembahasan ini, penulis akan menguraikan beberapa pendekatan, 

strategi dan metode sekaligus dalam proses pembelajaran bahasa Arab.  

 

 
56Lihat Oemar Hamalik, Metode Belajar dan Kesulitan-kesulitan Belajar (Ed. II; Bandung: 

Tarsito, 1982), h. 116. 

57Radhliyah Zainuddin, op.cit., h. 22. 
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a) Pendekatan pembelajaran bahasa Arab 

Edward M. Anthony dalam artikelnya “Approach, Method and Technique” 

yang terdapat dalam buku “Teaching English as Second Language” membedakan 

istilah pendekatan, metode dan tekhnik bahwa pada hakekatnya pendekatan, metode 

dan teknik mempunyai hubungan yang hirarki, yaitu tekhnik adalah penjabaran dari 

metode, sedangkan metode merupakan penjabaran dari approach. Approach adalah 

sekumpulan asumsi mengenai hakikat bahasa dan pendidikan bahasa serta belajar 

bahasa. Jadi, approach merupakan sebuah keyakinan atau pandangan filosofis 

tentang fitrah bahasa, maka pada hakikatnya approach merupakan praduga (asumsi) 

yang secara teoritis merupakan kebenaran umum yang tidak perlu dibuktikan lagi 

meskipun timbul perbincangan dalam hal meninjau efektifitas dari suatu metode 

yang lahir dari approach.58 

Jadi approach merupakan kebenaran umum yang bersifat mutlak atau 

axiomatis. Sebagai contoh untuk mendapatkan gambaran mengenai approach yang 

menyatakan bahwa bahasa adalah apa yang didengar dan diucapkan (aural-oral). 

Asumsi yang berhubungan dengan pembelajaran bahasa.59 

Oleh karena itu, pengenalan dan penguasaan terhadap approach dalam proses 

pembelajaran sangat penting bagi seorang pendidik atau instruktur demi tercapainya 

 
58Lihat Abdul Basir Laupe, “Kemampuan Berbahasa Arab Peserta Didik Madrasah Aliyah 

Pondok Pesantren al-Ikhlas Bone.” Tesis Magister, (Program Pascasarjana UIN Alauddin,  Makassar, 
2009), h. 32. 

59Ibid, h. 33. 
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tujuan pembelajaran. Adapun macam-macam approach (pendekatan) adalah sebagai 

berikut: 

1. Pendekatan humanistik 

Pendekatan humanistik adalah pendekatan yang memperlakukan peserta 

didik sebagaimana layaknya manusia (humanisasi) dan tidak ada pemisahan atau 

perbedaan dalam  penyampaian peserta didikan. Pada dasarnya pembelajaran 

merupakan salah satu langkah untuk mempererat hubungan antar manusia dari 

berbagai macam kebudayaan dan peradaban. Langkah pertama untuk mewujudkan 

hal ini adalah memberikan waktu kepada peserta didik untuk memperkenalkan diri, 

mengungkapkan perasaan dan saling berbagi pengalaman setiap di antara mereka.60 

2. Pendekatan basis media 

Pendekatan basis media ialah mempergunakan media dalam pembelajaran 

bahasa. Anjuran ini telah berkembang dan menyebar ketika tampak kebutuhan para 

peserta didik untuk mempeserta didiki bahasa dan mereka berasal dari latar belakang 

yang berbeda dan tidak ada bahasa alternatif yang bisa menyatukan mereka. Dari 

sini, hendaknya seorang pendidik diharapkan dapat berinteraksi dengan 

menggunakan bahasa kedua (bukan bahasa daerah) yang lebih efektif. Pendekatan 

basis media diperuntukkan untuk memberikan solusi untuk menjelaskan makna kata, 

susunan kalimat dan pemahaman terhadap wawasan baru dengan mempergunakan 

 
60Azhar Arsyad, Madkhal fi> Turuq Ta’li>m al-Lugah al-Ajnabiyyah, Li al-Mudarrisiy al-

Luga>h al-Arabiyyah (Cet.I; Ujung Pandang: Yayasan Ahkam, 1998), h. 23. 
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gambar, peta, contoh yang nyata dan lain sebagainya yang bisa membantu para 

peserta didik mengenal kata-kata baru.61 

3. Pendekatan analitik dan non-analitik 

Pendekatan analitik dan non analitik ini lebih mengarah pada bidang 

sosiolinguistik. Bidang linguistic yang disebut bidang studi pemakaian bahasa 

merupakan bagian terbesar dari pembahasan dalam bidang studi antardisiplin yang 

disebut sosiolinguistik. Sosiolinguistik itu sendiri merupakan bidang garapan dua 

disiplin ilmu, yaitu linguistik yang bekutat dengan masalah kebahasaan dan 

sosiologi yang menaruh perhatian pada masalah sosial kemasyarakatan.62 

Persoalan bagaimana kedua disiplin ilmu yang yang memiliki objek kajian 

yang berbeda itu bersinergi untuk satu kajian bersama untuk menangani suatu 

fenomena yang sudah dikukuhkan menjadi objek kajian bidang tertentu. Hal ini 

tergantung pada titik kajian itu sendiri. Apakah kajian sosiolinguistik itu akan 

memberikan tekanan pada fenomena kebahasaan yang penjelasannya menggunakan 

konsep-konsep teoritis dalam bidang sosiologi atau titik tekannya pada penjelasan 

terhadap masalah kemasyarakatan dengan memanfaatkan evidensi kebahasaan.63 

Adapun pendekatan non analitik ini justru mengarah pada psikolinguistik 

yang mencoba menguraikan proses-proses psikologi yang berlangsung jika seseorang 

mengucapkan kalimat-kalimat yang didengarnya pada waktu berkomunikasi dan 

 
61Ibid., h. 24. 

62Abdul Basir laupe, op.cit., h. 34. 

63Ibid. 
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bagaimana kemampuan berbahasa itu diperoleh oleh manusia. Maka secara teoritis 

tujuan utama psikolinguistik adalah mencari suatu teori bahasa yang secara 

linguistik bisa diterima dan secara psikologi dapat menerangkan hakekat struktur 

bahasa dan bagaimana ini diperoleh, digunakan pada waktu bertutur, pada waktu 

memahami kalimat-kalimat dalam penuturan itu. Dalam prakteknya psikolinguistik 

mencoba menerapkan pengetahuan linguistik dan psikologi pada masalah-masalah 

seperti pendidikan dan pembelajaran bahasa. Pendidikan bacaan awal, bacaan lanjut, 

kedwibahasaan, panyakit bertutur seperti afasia, gagap, dan masalah-masalah sosial 

lain yang menyangkut bahasa dan pendidikan.64 

4. Pendekatan komunikatif 

Pendidikan bahasa perlu diarahkan kepada penggunaan bahasa dalam situasi 

yang ril. Situasi ini ditentukan oleh faktor sebagai berikut pertama, peserta bicara, 

kedua, tempat dan waktu berlangsungnya interaksi bahasa, ketiga, topik 

pembicaraan, keempat, sarana pembicaraan, kelima, tujuan pembicaraan, keenam, 

perasaan yang berlangsung dalam pembicaraan. Faktor-faktor ini belum 

mendapatkan perhatian dalam pendekatan pendidikan bahasa yang terlalu 

membebankan penguasaan akan struktur gramatikal bahasa. Ini berarti bahwa 

pendidikan bahasa mula-mula belum berorientasi pada pemakaian bahasa yang 

terkondisikan oleh faktor-faktor tersebut di atas. Dengan kata lain pendidikan 

bahasa komunikatif harus sesuai dengan: 

 
64Abdul Khaer, Psikolinguistik (Cet.I; Jakarta: Rineka Cipta, 2003), h. 6. 
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1) Fungsi bahasa yang melayani pemakaian bahasa dalam situasi yang ril 

2) Ragam bahasa yang dimungkinkan dalam tiap-tiap fungsi bahasa  

3) Keadaan/situasi dan kewajiban sesuai dengan konteks sosiokultural 

masyarakat yang menggunakan bahasa tersebut. 

b) Metode pembelajaran bahasa Arab 

Metode dalam bahasa inggris “method” berarti way of doing dan organized 

system (cara melakukan dan system yang teratur).65 Dalam kamus bahasa Indonesia, 

istilah metode diartikan sebagai usaha, jalan atau cara yang ditempuh dalam 

melakukan suatu aktifitas.66 Dalam istilah bahasa Arab, istilah metode disebut  طريقة 

berarti jalan, cara design, dan lain-lain. Istilah ini bukanlah sesuatu yang baru dalam 

literatur pembelajaran bahasa asing.67  

Dalam usaha pencapaian tujuan pembelajaran, metode pembelajaran sangat 

memegang peranan penting. Metode pembelajaran menyangkut cara seorang 

pendidik dalam menyampaikan materi pembelajaran agar mudah dipahami oleh 

peserta didik. Hal ini sejalan dengan Azhar arsyad yang mengutip pendapat Edward 

Anthony: 

 

65Lihat Martin H. Mansur, Oxtord Learn’s Pocket Dictionary (Oxford University Press, 
1995), h. 262.  

66Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia (Cet. VII; 
Yogyakarta: Balai Pustaka, 1995), h. 175. 

67Lihat Husain al-Habsyi, Kamus al-Kautsar Lengkap Arab Indonesia (Bangil: Yayasan 
Pesantren Islam, 1992), h. 232. 
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الطريقة عبارة عن خطة عامة لاختيار وتنظيم عرض المادة اللغوية هذه الخطة لايمكن أن  

 تعارض مع المدخل  الذي تصدرعنه وتنبع منه 

Artinya: Metode adalah rencana menyeluruh yang berkenaan dengan penyajian  
materi bahasa secara teratur, tidak ada satu bagian yang bertentangan 
dengan yang lain dan semuanya berdasarkan atas approach yang dipilih.68 

 
Dengan kata lain, kalau approach bersifat axiomatic, maka metode bersifat 

proseduril.69  

Mempelajari bahasa asing akan lebih sulit dipahami daripada bahasa ibu 

(bahasa sendiri) karena selain kosa kata yang jarang digunakan, struktur kata dan 

kalimatpun memerlukan waktu khusus untuk dipelajari. Oleh sebab itu, pendidikan 

bahasa asing dalam lembaga formal dan informal memerlukan metode pendidikan 

yang tepat sesuai dengan tujuan umum pendidikan bahasa itu sendiri.70 

Sebagaimana diketahui bahwa dalam sebuah pendekatan dapat melahirkan 

beberapa metode. Oleh karena itu dalam pendidikan bahasa bisa melahirkan 

beberapa metode, tergantung dari pengajar metode apa yang cocok  dan efektif 

dalam penyajian materi bahasa tersebut. Hal tersebut dipengaruhi oleh beberapa 

faktor, di antaranya adalah: 

1. Faktor umur peserta didik dan latar belakang sosio kultural 

2. Faktor pengalaman bahasa peserta didik sebelumnya 

 

68Lihat Azhar Arsyad, op.cit., h. 48. 

69Lihat Muljanto Sumardi, Pendidikan Bahasa Asing; Sebuah Tinjauan dari Segi Metodologi 
(Cet. II; Jakarta: Bulan Bintang, 1975), h. 7-8. 

70Lihat Jos. Daniel Parera, Linguistic Edukasional, (Jakarta; Erlangga,1986), h. 21. 
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3. Faktor tujuan pendidikan  

4. dan lain-lain71 

Hal tersebut di atas menjadi faktor penyebab para pendidik menerapkan 

metode yang berbeda-beda dalam menghadapi situasi kelas. Macam-macam metode 

pendidikan tersebut di antaranya sebagai berikut: 

1. Metode Gramatika Tarjamah (T{ari>qah al-Qawa>‘id wa al-Tarjamah). Metode 

ini menekankan pada pemahaman tata bahasa untuk mencapai keterampilan 

membaca, menulis dan menterjemah. Metode ini bersandarkan pada suatu 

asumsi, bahwa ‘logika semesta’ merupakan dasar semua bahasa di dunia, dan 

tata bahasa dalam pandangan metode ini, adalah bagian dari filsafat dan 

logika tersebut. Belajar bahasa dengan demikian dapat memperkuat 

kemampuan berpikir logis dan memecahkan masalah. Para peserta didik 

didorong untuk menghafal teks-teks klasik berbahasa asing dan 

terjemahannya, terutama teks yang bernilai sastra tinggi, sehingga 

diharapkan dapat menghasilkan output yang berbudaya tinggi dan memiliki 

daya intelegensia yang terlatih dalam memaham teks-teks klasik, walaupun 

dalam teks itu seringkali terdapat struktur kalimat yang rumit dan kosa kata 

atau ungkapan yang sudah tidak terpakai lagi.  

2. Metode Langsung (al-T}ari>qah al-Muba>syarah). Metode ini memprioritaskan 

pada keterampilan berbicara. Metode ini muncul sebagai reaksi 

 

71Azhar Arsyad, op. cit., h. 8. 
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ketidakpuasan terhadap hasil pendidikan bahasa dari metode sebelumnya, 

metode gramatika tarjamah, yang dipandang memperlakukan bahasa sebagai 

sesuatu yang mati. Seruan-seruan yang menuntut adanya perubahan-

perubahan mendasar dalam cara pembelajaran bahasa itu mendapatkan 

momentumnya pada awal abad ke 20 di Eropa dan Amerika, serta digunakan 

baik di negara Arab maupun di negera-negera Islam di Asia termasuk 

Indonesia pada waktu yang bersamaan. Metode ini berangkat dari satu 

asumsi dasar, bahwa pembelajaran bahasa asing tidaklah jauh berbeda dengan 

belajar bahasa ibu, yaitu dengan penggunaan bahasa secara langsung dan 

intensif dalam komunikasi keseharian, dimana tahapannya bermula dari 

mendengarkan kata-kata, menirukannya secara lisan, sedangkan mengarang 

dan membaca dikembangkan kemudian. Metode ini berorientasi pada 

pembentukan keterampilan belajar agar mampu berbicara secara spontanitas 

dengan tata bahasa yang fungsional dan berfungsi untuk mengontrol 

kebenaran ujarannya, seperti penutur aslinya. 

3. Metode Membaca (T{ari>qah al-Qira>‘ah). Metode ini memberi perhatian 

kepada kemahiran membaca. Sebagaimana metode sebelumnya, metode 

inipun lahir karena ketidakpuasannya atas metode langsung, yang dipandang 

kurang memberi porsi memadai pada keterampilan membaca. Metode ini 

berangkat dari asumsi, bahwa penguasaan semua keterampilan berbahasa 

adalah sesuatu yang mustahil dan agar lebih realistis dengan tujuan 
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pembelajaran bahasa asing, keterampilan membaca hendaknya didahulukan, 

dengan tidak mengenyampingkan porsi pembelajaran menulis dan 

berbicara.72 Metode ini sangat berguna dalam rangka menjawab tuntutan 

kemajuan manusia kontemporer yang senantiasa dijejali dengan ribuan 

bacaan tiap harinya. Dengan metode membaca, terbukalah pintu komunikasi 

dalam menggali ilmu pengetahuan. Karena bila seseorang tidak memiliki 

keterampilan membaca cepat, ia akan tertinggal dengan kereta modernitas.  

4. Metode Audiolingual (al-T{ari>qah al-Sam‘iyyah al-Syafahiyyah). Metode ini 

timbul sebagai reaksi terhadap metode sebelumnya, yakni membaca, yang 

dipandang tidak memadai untuk memenuhi kebutuhan manusia yang begitu 

kompleks. Menurut metode ini, bahasa adalah apa yang didengar dan yang 

diucapkan. Berkembangnya komunikasi yang mendekatkan jarak antara satu 

individu dengan individu lainnya serta kebutuhan kepada bahasa untuk 

dipergunakan dalam berkomunikasi lisan merupakan motivasi lahirnya 

metode ini. Metode ini berangkat dari asumsi dasar, bahwa bahasa yang 

pertama adalah ujaran, maka pendidikan bahasa harus dimulai dengan 

memperdengarkan bunyi-bunyi bahasa dalam bentuk kata atau kalimat, 

kemudian mengucapkannya sebelum peserta didikan membaca dan menulis.  

5. Metode Eklektik. Dalam bahasa Arab, metode ini memiliki penamaan yang 

bervariasi, diantaranya adalah al-T{ari>qah al-Intiqa>‘iyyah, al-T{ari>qah al-

 
72Azhar Arsyad, Ibid., h. 53. 
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Mukhtarah, al-T{ari>qah al-Taufiqiyyah, al-T{ari>qah al-Izdiwa>jiyyah dan al-

T{ari>qah al-Taulifiyyah. Hadirnya beberapa nama ini bukannya tanpa alasan. 

Keberagaman nama itu lahir karena metode ini hendak menggabungkan dan 

memilih aspek-aspek positif dari berbagai metode dan mengadopsinya.73  

2. Media 

Keberhasilan seorang mahasiswa dalam kegitan perkuliahan tidak lepas dari 

beberapa faktor, salah satu yang penting dalam penunjang keberhasilan seorang 

mahasiswa dalam kegiatan perkuliahan adalah adanya kelengkapan sarana dan 

prasarana penunjang kegiatan perkuliahan. Dengan terpenuhinya sarana dan 

prasarana kegiatan perkuliahan, maka dimungkinkan seorang mahasiswa akan lebih 

termotivasi dalam mengikuti kegiatan perkuliahan.  

Selain beberapa hal di atas, persepsi mahasiswa terhadap dosen juga 

merupakan faktor yang cukup berpengaruh dalam meningkatkan motivasi belajar 

mahasiswa. Persepsi mahasiswa merupakan penafsiran atau anggapan yang ada 

dalam diri mahasiswa dalam merespon suatu hal yang diterima dalam diri mereka, 

jadi jika persepsi mahasiswa terhadap dosen bersifat positif, maka berakibat pisitif 

pula terhadap motivasi, dengan kata lain persepsi mahasiswa terhadap dosen dapat 

meningkatkan motivasi belajar mahasiswa. Media pembelajaran merupakan salah 

satu sarana prasarana pengajaran yang dapat menunjang kegiatan dalam perkuliahan. 

Selain media pembelajaran, variasi metode pengajaran yang digunakan oleh dosen 

 
73Lihat Muh. Mansyur, Metode Pendidikan Bahasa Asing (Direktorat Pembinaan 

Kelembagaan dan Universitas Terbuka, 1994), h. 180. 
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juga berpengaruh positif terhadap motivasi belajar mahasiswa. Dengan 

dilengkapinya media pembelajaran dalam kegiatan perkuliahan, maka mahasiswa 

akan lebih termotivasi untuk giat dalam mengikuti kegiatan perkuliahan dan 

dimungkinkan mahasiswa itu pun akan lebih giat dalam belajar. 

Kata media berasal dari bahasa latin medius yang secara harfiah berarti 

tengah, perantara, atau pengantar. Dalam bahasa Arab, media adalah washilah atau 

pengantar pesan dari pengirim kepada penerima pesan.74 Menurut Udin S. Winapura, 

media pembelajaran adalah teknologi pembawa pesan yang dapat dimanfaatkan 

untuk keperluan pembelajaran, sarana fisik untuk menyampaikan isi/materi 

pembelajaran dan sarana komunikasi dalam bentuk cetak maupun pandang dengar, 

termasuk teknologi perangkat kerasnya.75 Media pembelajaran juga memiliki fungsi 

ganda dalam mengelola pembelajaran, sebab disamping berfungsi sebagai alat bantu 

utnuk mewujudkan situasi belajar yang efektif, juga berfungsi mempercepat proses 

pembelajaran dan membantu peserta didik menangkap perhatian yang diberikan oleh 

pendidik, bukan semata-mata alat hiburan tetapi bersifat integral denga tujuan dan 

isi pembelajaran dimana peserta didik termotivasi untuk belajar.76  

Dengan demikian, media dalam pembelajaran bahasa Arab dapat diartikan 

sebagai segala sesuatu yang dapat digunakan untuk menyalurkan atau membawa 
 

74Lihat Azhar Arsyad, Media Pembelajaran (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), h. 3. 
Hal yang sama dikemukan juga oleh C. Criticos, (Eds). International Encyclopedia of Educational 
Technology, (2nd Edition; New York: Elsevier Science, Inc., 1996), h. 54. 

75Lihat Udin S. Winatapura, Strategi Pembelajaran (Jakarta: Depdikbud, 2003), h.54.  

76Lihat Nana Sudjana dan Riva’I, Media Pembelajaran (Bandung: CV. Sinar Baru, 1999), h. 
100. 



77 

 

 

 

pesan, isi peserta didikan, sumber belajar, merangsang pikiran, perasaan, perhatian, 

dan kemampuan peserta didik sehingga terdorong untuk belajar. 

Ketiadaan atau kekurangan media pembelajaran bahasa Arab akan 

memunculkan problem pembelajaran bahasa Arab yang krusial. Apalagi saat 

sekarang ini perkembangan ilmu pengetahuan sangat pesat. Banyak media yang bisa 

dimanfaatkan untuk pengembangan belajar bahasa Arab, misalnya komputer (dalam 

laboratorium bahasa), media internet dan sebagainya. 

Adapun jenis-jenis media pembelajaran yang dapat digunakan adalah: 

1. Media audiotif, yang mengandalkan kemampuan suara saja seperti radio dan 

casset recorder yang berisikan informasi pengetahuan. 

2. Media visual, yang mengandalkan indra penglihatan, seperti papan tulis, 

tampilan gambar, Overhead Projector (OHP), computer, LCD dan 

sebagainya. 

3. Media audio visual, yaitu kolaborasi antara media dengar dengan media lihat, 

seperti tayangan televisi, benda-benda tiga dimensi dan sebagainya. 

4. Dramatisasi, bermain peran sosiodrama, manasiq, demonstrasi dan lain 

sebagainya.77 

Media pembelajaran yang digunakan dalam kegiatan pembelajaran dapat 

mempengaruhi terhadap efektivitas pembelajaran. Pada mulanya, media 

pembelajaran hanya berfungsi sebagai alat bantu pendidik untuk mengajar yang 

 
77Lihat Oemar Hamalik, Media Pendidikan  (Cet. II; Bandung: t.p., 1985), h. 63. 
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digunakan adalah alat bantu visual. Sekitar pertengahan abad 20 usaha pemanfaatan 

visual dilengkapi dengan digunakannya alat audio, sehingga lahirlah alat bantu 

audio-visual. Sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi 

(IPTEK), khususnya dalam bidang pendidikan, saat ini penggunaan alat bantu atau 

media pembelajaran menjadi semakin luas dan interaktif, seperti adanya komputer 

dan internet. 

Perkembangan teknologi komputer saat ini telah membentuk suatu jaringan 

(network) yang dapat memberi kemungkinan bagi peserta didik untuk berinteraksi 

dengan sumber belajar secara luas. Jaringan komputer berupa internet dan web telah 

membuka akses bagi setiap orang untuk memperoleh informasi dan ilmu 

pengetahuan terkini dalam bidang akademik tertentu. Diskusi dan interaksi keilmuan 

dapat terselenggara melalui tersedianya fasilitas internet dan web di kampus. 

Penggunaan internet dan web tidak hanya dapat memberikan kontribusi yang 

positif terhadap kegiatan akademik mahasiswa tapi juga bagi dosen. Internet dan 

web dapat memberi kemungkinan bagi dosen untuk menggali informasi dan ilmu 

pengetahuan dalam mata kuliah yang menjadi bidang kempuannya. Melalui 

penggunaan internet dan web, dosen akan selalu siap mengajarkan ilmu pengetahuan 

yang mutakhir kepada mahasiswa. Hal ini tentu saja menuntut kemampuan dosen itu 

sendiri untuk selalu giat mengakses website dalam bidang yang menjadi 

keahliannya. Hal ini sejalan dengan defenisi Pannen (2003) mengenai media dan 

teknologi pembelajaran di perguruan tinggi dalam arti luas yang mencakup 
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perangkat keras (hardware), perangkat lunak (software), dan sumberdaya manusia 

(humanware) yang dapat digunakan untuk memperkaya pengalaman belajar 

mahasiswa. 

Mengajarkan bahasa asing, seperti halnya bahasa Arab di Indonesia 

diperlukan upaya yang sangat besar dari seorang pendidik (guru maupun dosen) dan 

dibutuhkan variasi cara dan media. Penggunaan media ini sangat penting bagi 

keberlangsungan proses pembelajaran. 

Bagi siapa pun yang sedang melakukan pembelajaran bahasa asing pada saat 

ini, dengan segala atributnya, teknologi menjadi hal yang tidak dapat dihindarkan 

lagi. Beragam kemungkinan ditawarkan oleh teknologi untuk meningkatkan kualitas 

pembelajaran bahasa asing. Di antaranya adalah sebagai sarana peningkatan dan 

pengembangan kemampuan profesional tenaga pengajar, sebagai sumber belajar 

dalam pembelajaran, sebagai alat bantu interaksi pembelajaran, dan sebagai wadah 

pembelajaran. 

Perubahan budaya pembelajaran bahasa asing sebagai akibat pemanfaatan 

teknologi sangat bergantung pada berbagai komponen dalam sistem pendukung 

pembelajaran. Ada beberapa hal yang menjadikan teknologi kurang mendapatkan 

tempat dalam budaya pembelajaran bahasa asing di beberapa institusi pendidikan. 

Faktor yang paling utama disebabkan karena tenaga pengajar sebagai salah satu 

komponen terpenting yang sangat berperan dalam perubahan tersebut, tidak 

mempunyai skill yang mencukupi di bidang ini. Oleh karena itu, tenaga pengajar 
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saat ini dituntut untuk memiliki kemampuan kreatif dan inovatif serta wawasan 

tentang perubahan tersebut. Di samping itu, tenaga pengajar juga dituntut untuk 

memiliki keterampilan teknis penguasaan teknologi agar dapat melakukan 

perubahan secara operasional, dan bersikap positif terhadap teknologi serta 

perubahannya. 

Di samping tenaga pengajar, pembelajar juga perlu dipersiapkan, begitu juga 

para administrator pembelajaran, karena tidak ada perubahan yang terjadi secara 

isolatif dan dalam kondisi vakum. Dengan demikian, perubahan budaya 

pembelajaran yang diakibatkan oleh pemanfaatan teknologi bukan hanya untuk 

segelintir orang saja, atau satu dua komponen saja, namun berlaku bagi semua 

tatanan sistem pembelajaran, bahkan sistem pendidikan di suatu institusi pendidikan 

secara umum. Konsekuensinya, dampak maupun hasil dari perubahan budaya 

pembelajaran bahasa asing juga menjadi milik seluruh pihak yang berkontribusi di 

dalamnya. 

5. Laboratorium bahasa 

Laboratorium bahasa merupakan salah satu unsur yang mempunyai peranan 

yang cukup penting dalam pembelajaran bahasa asing. Meskipun demikian, 

laboratorium adalah suatu alat bantu dalam pembelajaran bahasa dan tidak 

menggantikan fungsi pengajar. Laboratorium bahasa merupakan salah satu hal yang 

terpenting dewasa ini dan mempunyai peranan yang sangat penting dalam 

pengajaran bahasa asing terutama bahasa-bahasa Barat seperti Inggris, Perancis, dan 
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Jerman. Suatu laboratorium pada umumnya terdiri dari alat (machine) untuk berlatih 

dilengkapi dengan earphone dan tape recorder. Laboratorium adalah suatu alat bantu 

dalam pengajaran bahasa. Dengan perkataan lain, ia tidak menggantikan fungsi guru. 

Oleh karena itu, pengajaran bahasa tetap dimulai dalam kelas, kemudian 

dikembangkan dan dipraktekkan di dalam laboratorium. 

Untuk laboratorium bahasa harus disediakan ruangan tersendiri untuk 

latihan-latihan bahasa, penggunaan laboratorium didasarkan atas asumsi bahwa 

kemahiran mendengar dan berbicara dilakukan sebelum memberikan kemahiran 

membaca dan menulis. Jika dilakukan dalam kelas, kemahiran mendengar dan 

berbicara sangat terbatas latihan-latihannya sehingga untuk itu perlu dicarikan jalan 

lain yaitu dengan jalan latihan-latihan di laboratorium.78   

Di sini tampak jelas peranan laboratorium bahasa dalam meningkatkan 

kemahiran mendengar, bercakap, membaca dan menulis dalam bahasa Arab. Karena 

proses pembelajaran dalam laboratorium bahasa merupakan kelanjutan materi 

pelajaran yang didapatkan di kelas untuk dipraktekkan di laboratorium bahasa dan 

merupakan tempat untuk mengetahui sejauhmana perkembangan yang telah dicapai 

oleh peserta didik. Dengan melalui pelatihan bahasa di laboratorium bahasa peserta 

didik bisa menyaksikan dan mendengar langsung dari penutur asli (native speaker) 

sehingga menjadi bahan refleksi bagi peserta didik dan pendidik untuk mengetahui 

 

78Lihat Tim Penyusun Buku Pedoman Bahasa Arab Direktorat Jenderal Masyarakat Islam, 
Pedoman Pengajaran Bahasa Arab pada Perguruan Agama Islam IAIN, (Jakarta: Proyek 
Pengembangan Sistem Pendidikan Agama, 1976)  h. 141. 
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kemajuan yang telah dicapai dan kekurangan yang dialami dalam proses 

pembelajaran.  

Namun, laboratorium bahasa bisa menjadi salah satu faktor penghambat 

dalam meningkatkan empat kemahiran bercakap bahasa Arab tersebut di atas apabila 

tidak berfungsi secara efektif. Karena laboratorium bahasa hanya cenderung 

dijadikan perhiasan di sekolah dan tempat bermain oleh peserta didik yang tidak 

mempunyai orientasi dalam meningkatkan kemahiran bahasa Arab. Pada level ini, 

keterkaitan antara laboratorium bahasa dengan tenaga pengajar dan pembina lainnya 

bisa menjadi salah satu bagian penghambat dalam meningkatkan kemahiran bahasa 

Arab. Apabila tidak terlatih dan professional untuk melakukan pekerjaan 

laboratorium, maka salah satu masalah yang akan timbul dalam proses belajar 

melalui laboratorium ialah perasaan bosan dan jenuh yang diakibatkan dari 

pembelajaran yang terlalu panjang atau tidak direncanakan dengan baik dan 

sistematis.   

6. Lembaga bahasa 

Lembaga bahasa merupakan salah satu ruang yang efektif dan produktif untuk 

meningkatkan kemahiran membaca, menulis, mendengar dan bercakap peserta didik. 

Karena dengan lembaga bahasa yang ada tiap-tiap sekolah, madrasah, pesantren, dan 

perguruan tinggi bisa mengikuti perkembangan dan dinamika bahasa yang terus 

mengalami kemajuan saat sekarang ini. 

 Karena pada dasarnya  lembaga bahasa didirikan bertujuan sebagai berikut: 
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a. Memelihara keutuhan dan keaslian serta keselamatan bahasa Arab sesuai dengan 

keadaan hidup bangsa yang semakin lama semakin modern, dan dapat 

menanggapi kemajuan berbagai macam kebudayaan, kesusastraan, kesenian, 

ilmu pengetahuan dan sebagainya. 

b. Menyusun dan memperbaharui sejarah bahasa Arab, menyusun ilmu-ilmu 

perkamusan dan kamus bahasa Arab, dan mengadakan penelitian (research) 

tentang sejarah kata-kata bahasa Arab dan perubahan-perubahan keberbagai 

macam artinya. 

c. Membuat pembahasan tentang dialek-dialek yang terdapat di negeri Arab, 

sehingga dapat diketahui dan disusun lebih baik. 

d. Mendiskusikan cara-cara dan langkah-langkah untuk memajukan bahasa Arab 

sesuai dengan kemajuan manusia baik di dalam bidang kebudayaan, sastra 

bahasa, kesenian, perekonomian, sosial politik, dan hubungan antara bangsa-

bangsa.79 Merupakan salah satu contoh ril di Universitas Islam Negeri Alauddin 

Makassar dengan program Pencerahan Imaniah dan Keterampilan Hidup (PIKIH) 

lembaga bahasa merupakan lokomotif penggerak utama dalam suksesnya 

program tersebut. Di sini, materi yang diberikan berkenan dengan satu alternatif 

dalam menguasi bahasa asing (Arab-Inggris). Hal tersebut bersifat interaktif dan 

partisipatif, yang berdasarkan dengan prosedur dan teknik pemilihan strategi 

 

79Lihat Abd Rauf Shadry, Nilai-nilai Pengajaran Bahasa Arab dan Sejarah Perkembangannya 
(Cet. I; Bandung: Binacipta, 1980), h.75. 



84 

 

 

 

yang tepat. Kegiatan ini dilaksanakan dengan strategi yang bervariasi. Serta juga 

dibekali dengan keterampilan hidup dalam bentuk muhadatsah.80   

 Pada dasarnya tujuan didirikannya lembaga bahasa pada tiap-tiap sekolah, 

madrasah, pesantren, dan perguruan tinggi mempunyai orientasi untuk 

meningkatkan kemampuan bahasa Arab peserta didik dan memberikan motivasi agar 

supaya menjadikan bahasa asing pada khususnya bahasa Arab di ruang lingkup 

pesantren sebagai bahasa sehari-hari. Karena itu, peran dan fungsi lembaga bahasa 

mempunyai posisi sentral untuk meningkatkan kemahiran bahasa Arab peserta didik. 

Akan tetapi, harus dimulai dari kesadaran kolektif pendidik dan peserta didik 

sehingga cita-cita ideal dari sebuah lembaga bahasa dapat tercapai.   

7. Lingkungan bahasa  

Menurut aliran empirisme bahwa perkembangan seorang anak semata-mata 

tergantung pada faktor lingkungan. Jadi, seorang anak dilahirkan laksana kertas 

putih (tabularasa) nanti lingkungan yang membentuk kapasitas dan kemampuan 

anak tersebut.81 Sedangkan faktor-faktor yang dibawa sejak lahir tidak mempunyai 

pengaruh dalam meningkatkan kemampuan berdasarkan pendapat aliran nativisme. 

Lingkungan dalam pengertian umum, berarti situasi di sekitar kita. Dalam 

lapangan pendidikan, arti lingkungan itu luas sekali, yaitu segala sesuatu di luar diri 

 

80Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Panduan Penerimaan Mahasiswa Baru, 
Tahun Akademik, 2008-2009, h.9. 

81Lihat Sumadi Suryabarta, Psikologi Pendidikan  (Cet. XII; Jakarta: Raja Grafindo, 2004), 
h. 178. 
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anak, dalam alam semesta ini. Lingkungan ini mengitari manusia sejak manusia 

dilahirkan sampai dengan meninggalnya. Antara manusia dan lingkungan ada 

pengaruh yang timbal balik, artinya lingkungan  mempengaruhi  manusia, dan 

sebaliknya, manusia juga mempengaruhi lingkungan sekitarnya. Lingkungan tempat 

anak mendapatkan pendidikan disebut juga lingkungan pendidikan. Agar tidak 

menimbulkan salah pengertian, lingkungan sering juga disebut sebagai faktor dalam. 

Lingkugan sering juga disebut dengan: Milieu, envioronment.82  

Dalam dunia pembelajaran bahasa dikenal istilah pemerolehan bahasa 

(iktisa>b al-lughah- language acquitision) dan pembelajaran bahasa (ta‘allum al-

Lughah- language learning).  Pemerolehan adalah proses penguasaan bahasa kedua 

secara alamiah melalui bawah sadar Suatu pengajaran bahasa Arab berhasil atau 

tidaknya juga tidak terlepas dari faktor lingkungan. Faktor lingkungan dalam hal ini 

ada dua, yaitu lingkungan formal dan lingkungan non formal. Lingkungan formal 

merupakan lingkungan yang sangat penting dan dapat menentukan proses belajar 

bahasa Asing, dikarenakan mereka akan mendapat masukan dari guru-guru dan 

teman-temannya. 

Sedangkan pada lingkungan non formal adalah lingkungan keluarga di 

masyarakat. Lingkungan ini yang pertama kali dikenal oleh siswa. Dikarenakan 

 

82Macam-macam lingkungan dapat dilihat sebagai berikut: pertama; lingkungan dalam, 
kedua; lingkungan phisik, ketiga; lingkungan budaya, keempat; lingkungan sosial, kelima; lingkungan 
spiritual. Lihat Abu Ahmadi dan Uhbiyati, Ilmu Pendidikan (Cet. II; Jakarta: PT Rineka Cipta, 2001), 
h. 64.   



86 

 

 

 

keluarga mempunyai banyak waktu untuk bertemu, sehingga secara otomatis saling 

terjadi komunikasi dengan bahasa yang mereka miliki (baca: bahasa ibu). 

Di lingkungan masyarakat, pergaulan anak semakin melebar, karena naluri 

dia cenderung bergaul dan berkumpul. Keadaan semacam ini akan membawa 

dampak yang kurang mendukung bagi siswa untuk berlatih bahasa Asing. 

Faktor alam sekitar atau lingkungan sangat berpengaruh terhadap peserta 

didik. Lingkungan ini hanya merupakan pengaruh belaka, tidak mempunyai unsur 

tanggung jawab di dalamnya. Sebaliknya pengaruh dari pendidik sangat mendukung 

untuk kesuksesan dalam studinya. Hal ini karena pengaruh dari ada unsur tanggung 

jawabnya.83 

             Jadi, pada saat akan membudayakan dan membiasakan bahasa Arab dalam 

berbagai dimensi kehidupan, maka yang sangat dibutuhkan adalah lingkungan yang 

mendukung84 Di sini tampak jelas peranan lingkungan sangat menentukan tumbuh 

dan berkembangnya suatu bahasa apalagi bahasa asing pada khususnya bahasa Arab. 

Karena dari lingkungan akan melahirkan pembiasaan untuk meningkatkan 

kemahiran mendengar, bercakap, membaca dan menulis peserta didik untuk 

 
83Lihat Sutari Imam Barnajib, Pengantar Ilmu Pendidikan Sistematis (Yogyakarta: Andi 

Offset, 1993), h. 117.  

84Istilah lingkungan berbahasa dalam bahasa Arab dikenal dengan istilah al-Bi>áh al-
Lughawiyah ( اللغويةالبيئة  ) kata  البيئة berarti keadaan, situasi, dan posisi. Dapat juga berarti lingkungan. 
Lihat Louis Ma’luf, al-Munjid fi al-Lughat wa-Alam (Cet, XVII; Libanon: Dar al-Masyriq, 1984), h. 
52. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata perkampungan (berkumpul) atau sekelompok; 
sekumpulan. Lihat, Tim Penyusun Kamus Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, Departemen 
Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi Kedua (Cet, III; Jakarta: Balai 
Pustaka, 1982), h. 427.  
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senantiasa mempergunakan bahasa tersebut. Sehingga akan menjadi alat komunikasi 

dan saling memahami dalam pola pergaulan sahari-hari bagi pengguna bahasa Arab. 

Satu sisi lingkungan yang tidak mendukung dalam meningkatkan 

kemampuan bahasa Arab akan menjadi faktor penghambat dalam meningkatkan 

empat unsur kemahiran dalam bahasa Arab. Karena apabila suatu lingkungan bukan 

komunitas bahasa pada khususnya bahasa Arab, maka semangat dan motivasi 

peserta didik untuk belajar dan meningkatkan kemampuan bahasa Arab sangat nihil.   
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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

A. Jenis Penelitian 

  Rancangan yang diterapkan dalam penelitian ini adalah rancangan kualitatif1 

deskriptif yang berupaya memberikan gambaran tentang keadaan dan fenomena 

yang terjadi di lokasi penelitian, sehingga bukan bermaksud untuk menguji suatu 

hipotesis.2 

  Dalam aplikasinya, penelitian ini lebih tepat disebut sebagai Grounded 

Research,3 penulis ke lapangan dengan blank mind, tetapi tetap memiliki sejumlah 

pengetahuan konseptual dan pengalaman untuk memperkaya wawasan dan kepekaan 

dalam melakukan analisis serta pemaknaan hasil temuan. Jadi, penulis di samping 

mengumpulkan data juga melakukan interpretasi data. 

 

1Penelitian kualitatif bertolak dari asumsi terhadap realitas atau fenomena sosial yang 
bersifat unik dan kompleks. Lihat Burhan Bungin, Analisis Data Penelitian Kualitatif  (Cet. II; 
Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2003), h. 35. 

2Menurut Sutrisno Hadi, suatu riset mungkin hanya sampai pada taraf deskripsi yang hanya 
menjelaskan keadaan objek tanpa bermaksud untuk mengambil kesimpulan yang berlaku secara 
umum. Akan tetapi bias juga pada taraf  inferensial dimana setelah peneliti menjelaskan fenomena, 
lalu mengambil suatu kesimpulan umum dari bahan-bahan tentang objek persoalan. Lihat Sutrisno 
Hadi, Metodologi Research (Cet. 28; Yogyakarta: Andi Offset, 1995), h. 3. 

3Penelitian kualitatif menggunakan paradigma alamiah. Artinya, mengasumsikan bahwa 
kenyataan-kenyataan empiris dalam suatu konteks sosio-kultural saling terkait satu sama lain. Oleh 
karena itu, setiap fenomena sosial harus diungkap. Rangkaian dari fakta yang dikumpulkan, ditaksir, 
dan disajikan dapat menghasilkan suatu teori yang disebut grounded theory (teori dasar). Lihat M. 
Suyuti Ali, Metodologi Penelitian Agama: Pendekatan Teori dan Praktek, (Ed. 1, Cet. I; Jakarta: PT. 
Raja grafindo Persada, 2002), h. 59.  
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Penelitian deskriptif ini bertujuan untuk memberikan gambaran sistematis, 

cermat, dan akurat mengenai orientasi pembelajaran bahasa Arab pada Jurusan 

Pendidikan Bahasa Arab di UIN  Alauddin  Makassar, dengan tetap melihat 

kecenderungan prospek dan tantangan yang harus dihadapi. 

B. Pendekatan Penelitian 

Dalam penelitian ini menggunakan metode pendekatan multi disipliner, yaitu: 

1. Pendekatan Pedagogis. Yaitu suatu pendekatan yang dilakukan dengan 

mengkaji objek masalah. Pendekatan ini sangat urgen dalam pembahasan ini 

karena yang dikaji adalah keseluruhan komponen yang terlibat dalam Jurusan 

Pendidikan Bahasa Arab. 

2. Pendekatan Psikologis. Yaitu pendekatan yang dilakukan dan difokuskan 

berdasarkan analisa kejiwaan yang lahir dari individu yang terkait pada saat 

terjadinya interaksi belajar mengajar di kelas. 

3. Pendekatan Sosiologis. Yaitu pendekatan yang dilakukan dengan jalan 

menganalisis fenomena sosial serta realitas yang terjadi di lingkungan 

Jurusan Pendidikan Bahasa Arab. 

4. Pendekatan Linguistik. Yaitu melihat permasalahan dari dimensi kebahasaan 

dalam hal ini bahasa Arab. Pendekatan ini penting untuk memahami hakekat 

bahasa Arab sesuai dengan tujuan mempelajarinya. 
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C. Waktu dan Lokasi Penelitian 

1. Waktu Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan sejak bulan Maret 2010-Mei 2011. penelitian 

dilakukan secara bertahap, yaitu tahap persiapan, pelaksanaan, dan penyelesaian. 

Tahap persiapan berupa kegiatan pengumpulan data sekunder di UIN  

Alauddin  Makassar yang bisa menjadi data penguat dan menambah tingkat akurasi 

dan keilmiahan penelitian ini, serta tulisan-tulisan yang ada kaitannya dengan 

penelitian ini. 

Tahap pelaksanaan berupa penentuan subyek penelitian sesuai dengan 

kriteria yang telah ditentukan dan melakukan wawancara untuk mengetahui secara 

mendalam hal-hal yang menjadi tantangan dan prospek Jurusan Pendidikan Bahasa 

Arab selama ini dan ke depannya nanti. 

2. Lokasi Penelitian 

Penelitian ini berlokasi di Jurusan Pendidikan Bahasa Arab Fakultas 

Tarbiyah dan Keguruan UIN  Alauddin  Makassar. Lokasi penelitian ini berada di 

dua tempat yaitu, kampus I di jalan Sultan Alauddin dan kampus II di Samata-

Gowa. Lokasi ini tentunya dapat dijangkau dengan mudah oleh penulis, sebab 

penulis sendiri berdomisili tak jauh dari lokasi penelitian tersebut. 

D. Sumber Data 

Dalam penelitian ini terdapat 2 macam data yakni data pustaka dan data 

empirik (lapangan). Data pustaka bersumber dari buku atau bahan-bahan yang ada 
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hubungannya dengan sistem pengajaran bahasa Arab dan kurikulum Jurusan 

Pendidikan Bahasa Arab UIN  Alauddin  Makassar. Sedangkan data lapangan 

bersumber dari informan dengan mewawancarai dosen yang mengajarkan mata 

kuliah berbahasa Arab, alumni, dan mahasiswa; peristiwa, dan dokumentasi berupa 

pengambilan gambar pada saat wawancara. Sumber data tersebut selanjutnya 

disebut subjek penelitian.4  

Melalui sumber ini, penulis mencari dan menelusuri data riil di lapangan 

yang dapat mendeskripsikan tentang berbagai hal yang berkaitan dengan penelitian 

ini. 

E. Metode Pengumpulan Data 

Dalam pengumpulan data, penulis menggunakan tehnik observasi,  

wawancara, dan dokumentasi. 

a.  Observasi 

Observasi digunakan dalam rangka untuk mengumpulkan data dalam suatu 

penelitian, yang merupakan hasil perbuatan jiwa secara aktif dan penuh perhatian 

untuk menyadari adanya suatu rangsangan tertentu yang diinginkan. 

Dengan metode observasi, penulis mengadakan pengamatan ke obyek 

penelitian, yaitu Jurusan Pendidikan Bahasa Arab UIN  Alauddin  Makassar. Teknik 

 

4Hal penting yang  membedakan antara sumber data yang membedakan dalam penelitian 
kualitatif dan kuantitatif adalah bahwa dalam kuantitatif sumber data ditempatkan sebagai objek 
sedangkan dalam penelitian kualitatif  sumber data ditempatkan sebagai subjek yang memiliki 
kedudukan yang penting dalam penelitian. Lihat Imam Suprayogo & Tabroni, Metodologi Penelitian 
Sosial-Agama (Cet. II; Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2003), h. 163. 
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observasi ini bertujuan untuk mengetahui penerapan metode pembelajaran bahasa 

Arab, yang mencakup aktivitas dosen bahasa Arab dan mahasiswa dalam kegiatan 

pembelajaran dan teknik penyajian pelajaran di kelas.  

b. Wawancara 

Wawancara merupakan proses interaksi dan komunikasi. Dalam proses ini, 

hasil wawancara ditentukan oleh beberapa faktor yang berinteraksi dan 

mempengaruhi arus informasi. Faktor-faktor tersebut adalah pewawancara, 

responden, topik penelitian yang tertuang dalam pertanyaan dan situasi wawancara.  

Dalam penelitian ini, peneliti melakukan wawancara dengan mahasiswa dan 

dosen  bahasa Arab dari segala komponen. Wawancara dilakukan dengan mengacu 

kepada pedoman yang sudah disiapkan. Namun tidak menutup peluang bagi peneliti 

untuk mengembangkan pertanyaan-pertanyaan agar mendapatkan informasi yang 

akurat. 

Responden yang peneliti wawancarai adalah dosen-dosen yang mengajarkan 

mata kuliah yang berbahasa Arab yang lebih berorientasi sesuai dengan tujuan 

pembelajaran bahasa Arab, serta mahasiswa Jurusan Pendidikan Bahasa Arab. 

Pemilihan mahasiswa sebagai responden tidak secara keseluruhan akan tetapi 

hanya beberapa dari alumni yang baru menyelesaikan Program S1, mahasiswa 

semester VIII dan VII yang dianggap mampu memberikan informasi akurat, 

memdalam dan terpercaya terhadap kondisi yang diteliti.   
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Alasan utama menjadikan karena mahasiswa-mahasiwa  tersebut yang telah 

mampu memberikan penilaian dan evaluasi terhadap sistem pembelajaran bahasa 

arab pada Jurusan Pendidikan Bahasa Arab, apakah sesuai dengan Tujuan yang telah 

dicanangkan atau masih sangat jauh dan perlu “modifikasi total” yang lebih 

mengarah pada tujuan yang seharusnya.  

Dalam pelaksanaan wawancara ini, peneliti melakukannya dalam dua bentuk, 

yaitu: pertama, wawancara secara terstruktur yang dilakukan dengan memakai 

format tertulis yang telah disediakan oleh peneliti berupa uraian-uraian pertanyaan 

berkaitan dengan pokok-pokok permasalahan penelitian, selanjutnya diperhadapkan 

secara langsung kepada pihak informan; kedua, wawancara tidak terstruktur yang 

dilakukan tanpa format tertulis, melainkan bersifat kondisional sesuai kebutuhan 

data. 

Dalam pengumpulan data melalui wawancara, penulis menggunakan 

pedoman wawancara, slip,5 MP3. Pedoman wawancara disiapkan dengan asumsi 

bahwa instrumen ini dapat mengarahkan dan mempermudah penulis mengingat 

pokok-pokok permasalahan yang diwawancarakan dengan interviewee6. Dengan 

begitu, kegiatan wawancara menjadi terfokus pada pokok permasalahan sehingga 

berbagai hal yang kemungkinan terlupakan dapat diminimalisasi. 

 

5Lihat Masri Singarimbun, “Metode dan Proses Penelitian”, dalam Masri Singarimbun dan 
Sofian Effendi (ed.), Metode Penelitian Survei (Jakarta: LP3ES, 1989), h. 10.  

6Dalam dunia penelitian yang menggunakan metode wawancara dikenal dua istilah penting, 
yaitu: interviewer (pewawancara) dan interviewee (yang diwawancarai). Di sini dipahami bahwa 
wawancara hanya bisa terlaksana apabila kedua unsur tersebut terpenuhi. 
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Slip dapat diartikan sebagai potongan atau carik kertas7 (semacam kartu 

kutipan) yang digunakan khusus untuk mencatat hasil wawancara. Slip diberi 

identifikasi, baik nomor maupun nama informan. Selanjutnya, slip ini disusun secara 

sistematis untuk memudahkan mengelola dan menganalisis data. 

Instrumen terakhir yang penulis gunakan dalam kegiatan wawancara ini 

adalah MP3. Alat ini penting, mengingat kemampuannya yang dapat 

meminimalisasi kemungkinan kekeliruan penulis dalam mencatat dan menganalisis 

hasil wawancara. 

c. Dokumentasi 

Metode dokumentasi digunakan untuk menghimpun data yang bersifat 

dokumen, seperti data dosen, mahasiswa, kurikulum, dan pengambilan gambar pada 

saat wawancara. 

F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data 

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. Sebagai penelitian kualitatif, 

maka analisis data dilakukan dengan pengumpulan data. Data yang dianalisis berupa 

kata-kata, kalimat-kalimat, dan atau peristiwa-peristiwa. Data penelitian dianalisis 

melalui 3 tahapan8: 

 

 
 

7Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, op. cit.,  h. 953.  

8Lihat Mattew B. Milles dan A. Michael Huberman, Analisis Data Kualitatif  (Jakarta: 
Universitas Indonesia, 1992),  h. 20.  
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1. Mereduksi data 

Reduksi data yang dimaksudkan untuk menyelesaikan dan memilih mana 

yang akan digunakan dalam proses analisis data. Data yang tidak digunakan akan 

dibuang dan data yang orisinil akan diambil untuk dianalisis. 

2. Penyajian data 

Penyajian data dilihat dari jenis dan sumbernya, termasuk keabsahannya. 

Data yang orisinil akan dianalisis, sedangkan yang tidak akan dipisahkan. 

3. Verifikasi data 

Yang dimaksud verifikasi data adalah upaya untuk mendapatkan kepastian 

apakah data tersebut dapat dipercaya keasliannya atau tidak. Dalam verifikasi data 

ini terutama yang akan diperioritaskan kepada keabsahan sumber data dan tingkat 

objektifitas serta adanya saling keterkaitan antara data dari sumber yang satu 

dengan sumber yang lainnya dan selanjutnya ditarik suatu kesimpulan. 
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BAB IV 

DIMENSI PEMBELAJARAN BAHASA ARAB DAN PROSPEKNYA 

 

A. Gambaran Umum Jurusan Pendidikan Bahasa Arab 

1. Sejarah dan Perkembangan 

Fakultas Tarbiyah adalah salah satu dari lima Fakultas dalam lingkungan 

IAIN Alauddin Ujung Pandang (sekarang Makassar). Fakultas Tarbiyah didirikan 

berdasarkan surat Keputusan Menteri Agama Nomor 91 tahun 1964. Secara historis, 

keberadaan Fakultas Tarbiyah sangat erat kaitannya dengan sejarah berdirinya IAIN 

Alauddin Ujung Pandang secara keseluruhan.1 

IAIN pertama didirikan di Yogyakarta pada tahun 1960 berdasarkan 

Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 1960 tanggal 9 Mei 1960. Keberadaannya 

merupakan penggabungan dari dua Perguruan Tinggi Negeri yang telah ada 

sebelumnya. Perguruan Tinggi Agama Islam Negeri (PTAIN) di Yogyakarta dan 

Akademisi Dinas Ilmu Agama (ADIA) di Jakarta. Dalam rangka pembentukan IAIN 

tersebut. PTAIN dirubah menjadi Fakultas Syariah dan Fakultas Ushuluddin, 

sedangkan ADIA menjadi Fakultas Tarbiyah dan Adab. Penggabungan PTAIN dan 

ADIA itulah yang kemudian menjadi Institut Agama Islam Negeri (IAIN). 

 

 

1Lihat Profil Jurusan Pendidikan Bahasa Arab, Rencana Strategis Jurusan Pendidikan Bahasa 
Arab, h. 2.   
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Sesudah berdirinya, dari tahun ke tahun, IAIN mengalami perkembangan 

yang sangat pesat. Fakultas-fakultas baru perlu didirikan untuk menampung hasrat 

mahasiswa yang makin bertambah untuk melanjutkan studinya di IAIN. Hasrat 

untuk membuka fakultas dalam lingkungan IAIN itu ternyata bergelora juga di 

Ujung Pandang. Beberapa tokoh masyarakat seperti Andi Pangerang Pettarani 

(almarhum), Abdurrahman Shihab (almarhum) yang pada itu menjabat rektor 

Universitas Muslim Indonesia (UMI), didampingi cendikiawan muslim muda seperti 

Andi Agus Salim Mokodompit, MA. Dosen Fakultas Sosial Politik Universitas 

Hasanuddin (UNHAS), Drs. A. Makmur Rauf, dosen Fakultas Hukum, dengan 

mendapat dukungan sepenuhnya dari pemerintah daerah, baik Gubernur Sulawesi 

Selatan dan Tenggara, Andi Rifai, maupun Walikota Makassar, Aroepala, mereka 

sepakat untuk mengintegrasikan Fakultas Syariah UMI menjadi Fakultas Syariah 

IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta cabang Makassar. Hasrat masyarakat dan 

pemerintah Sulawesi Selatan dan Tenggara ini dikabulkan oleh Pemerintah Pusat. 

Dengan melalui keputusan Menteri Agama tahun 1962, Fakultas Syariah UMI 

diresmikan menjadi Fakultas Tarbiyah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta cabang 

Makassar pada tanggal 7 November 1964 melalui Keputusan Menteri Agama RI 

Nomor 90 tahun 1964. Pada akhir tahun 1965, Fakultas Ushuluddin UMI diresmikan 

menjadi Fakultas Ushuluddin IAIN.2 

 
2 Lihat Ibid.  
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Sesuai dengan ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara 

(MPRS) Nomor 1 tahun 1963 yang dalam lampiran A ad 5 mengharapkan 

pemerintah mengembangkan IAIN dan sejalan pula dengan Peraturan Presiden 

Nomor 227 tahun 1963 yang menetapkan bahwa jika dalam satu daerah terdapat 

sekurang-kurangnya tiga jenis fakultas, dapat digabungkan menjadi IAIN sendiri, 

maka dengan adanya ketiga jenis fakultas dalam lingkungan IAIN Yogyakarta 

cabang Makassar yaitu Fakultas Syariah, Fakultas Tarbiyah, dan Fakultas 

Ushuluddin sudah memenuhi syarat-syarat untuk berdirinya IAIN tersendiri. 

Sehingga pada tanggal 10 November 1965, bertepatan dengan hari Pahlawan 

Nasional berdirinya IAIN sebagai realisasi dari Keputusan Menteri Agama Nomor 

79 tahun 1965 tanggal 28 Oktober 1965.3  

Jurusan Pendidikan Bahasa Arab yang sebelumnya bernama Jurusan Bahasa 

Arab merupakan Jurusan yang telah ada setelah Jurusan Pendidikan Agama Islam. 

bersamaan dengan adanya Fakultas Tarbiyah pada tahun 1965 berdasarkan 

Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia nomor 333 tahun 1997, tanggal 30 

Juni 1997, SK Rektor IAIN Nomor 96, tanggal 8 Juli. Dilihat dari segi usia, 

kronologis Jurusan Pendidikan Bahasa Arab hampir memasuki usia setengah abad. 

Seiring dengan pertambahan usia tersebut, peningkatan kualitas pendidikan 

merupakan hal yang tidak bisa dielakkan. Apalagi dengan adanya perubahan struktur 

kelembagaan dari IAIN Alauddin menjadi UIN Alauddin Makassar, perkembangan 

 
3Lihat Ibid.  



99 

 

 

 

ilmu pengetahuan dan teknologi bisa menjadi bumerang bagi Jurusan Pendidikan 

Bahasa Arab, jika tidak lebih berbenah diri. 

Struktur organisasi Jurusan Pendidikan Bahasa Arab: 

   

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 
Dekan    : Dr. Salehuddin Yasin, M.Ag. 
Pembantu Dekan I  : Prof. Dr. H. Sabaruddin Garancang, MA 
Pembantu Dekan II  : Dr. H. Muh. Amri, Lc. M.Ag. 
Pembantu Dekan III  : Drs. H. Muh. Anis Malik, M.Ag. 
Ketua Jurusan PBA  : Drs. Hading, M.Ag. 
Sekertaris Jurusan PBA  : Rappe, S.Ag., M.Pd.I 
Staf Administrasi     : Sadir, S.Ag 

Dekan 

Pembantu Dekan I Pembantu Dekan II Pembantu Dekan III 

Sekertaris Jurusan Ketua  Jurusan 

Staf Administrasi Staf Pengajar  
Jurusan (dosen) 

Mahasiswa 
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2. Komponen Pembelajaran 

a.  Dosen 

Program Studi Pendidikan Bahasa Arab didukung oleh tenaga pengajar yang 

profesional dan berpengalaman yang merupakan lulusan Program Pascasarjana (S-2 

& S-3) baik dalam maupun luar negeri.  

Sistem rekruitmen dan seleksi dosen Jurusan Pendidikan Bahasa Arab 

dilakukan melalui 3 jalur. Pertama, melalui jalur Departemen Agama yang mengacu 

pada PP No. 98 Tahun 2000, PP No. 11 Tahun 2002 tentang pengadaan PNS yang 

berlaku secara nasional. Kedua, melalui jalur mutasi antar Departemen melalui jalur 

mutasi. Ketiga, melalui jalur lokal sebagai pegawai kontrak atau honorer. Sampai 30 

November 2009, jumlah dosen dan tenaga pendukung prodi Pendidikan bahasa Arab 

sebesar 62 orang.4 

Jumlah tenaga dosen tetap Jurusan Pendidikan Bahasa Arab 18 orang dan 

dosen tidak tetap 16 orang. Jumlah tenaga pendukung yang menangani administrasi 

dan sarana prasarana sebanyak 31 orang. 

Adapun tingkat pendidikannya adalah semua dosen tersebut berjenjang S2 

dan S3 dengan perincian S1= 0.00%, S2=14 orang (80%), S3 4 orang (20%). Jenjang 

kepangkatan dosen berdasarkan urutan tertinggi, adalah: tenaga pengajar 1 orang 

(5%), asisten ahli 1 orang (5%), lektor 8 orang (45%), lektor kepala 6 orang (35%) 

 
4Lihat Profil Jurusan Pendidikan Bahasa Arab, Usul Perpanjangan Izin Prodi Pendidikan 

Bahasa Arab Fak. Tarbiyah dan Keguruan UIN Alauddin Makassar, h. 8. 
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dan guru besar 2 orang (10%). Jumlah dosen berdasarkan jenis kelamin: pria= 16 

orang dan wanita 2 orang. Jumlah tenaga pendukung administrasi 26 orang. 

Untuk lebih memberikan kualitas yang memadai, Jurusan Pendidikan Bahasa 

Arab juga didukung tenaga pengajar native speaker yang berasal dari beberapa 

negara seperti Arab Saudi, Mesir , Sudan, Maroko.5  

Sistem penetapan dosen yang mengajar pada Jurusan Pendidikan Bahasa 

Arab terutama pada pembelajaran bahasa Arab tidak ditentukan oleh Jurusan tetapi 

atas rekomendasi pihak Universitas yang kemudian dilimpahkan pada Fakultas 

untuk membagikan materi pembelajaran tersebut.6  

 Kriteria khusus yang ditetapkan bagi dosen pengajar bahasa Arab adalah 

memiliki background bahasa Arab dan pengalaman mengajarkan bahasa Arab yang 

menjadi standar kompetensi dosen professional.   

b. Mahasiswa 

Mahasiswa merupakan elemen penting dalam kampus, sebab tanpa 

mahasiswa proses pembelajaranpun tidak akan ada. Dosen dan mahasiswa ibarat dua 

sisi mata uang yang tidak dapat dipisahkan. Mahasiswa di sini tentu memiliki 

sejumlah persyaratan. Di samping ia harus melengkapi persyaratan administrasi, ia 

juga dituntut untuk sungguh-sungguh mengasah ilmunya di kampus. Mahasiswa 

 
5Hading, Ketua Jurusan Pendidikan Bahasa Arab/Pengajar, wawancara oleh penulis (Kantor 

Jurusan Pendidikan Bahasa Arab, Samata, 7 Februari 2011).    

6 Rappe, Sekertaris Jurusan Pendidikan Bahasa Arab/Pengajar, wawancara oleh penulis 
(Kantor Jurusan Pendidikan Bahasa Arab, Makassar, 29 September 2010).    
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adalah para intelektual yang menimba ilmu pengetahuan demi masyarakat umum 

yang membutuhkannya, sehingga kreatifitas dan perannya sangat dinantikan. 

Sistem rekruitmen mahasiswa Jurusan Pendidikan Bahasa Arab mengikuti 

sistem penerimaan mahasiswa baru yang telah ditetapkan oleh pihak universitas.7  

Mahasiswa Jurusan Pendidikan Bahasa Arab datang dari hampir seluruh 

pelosok Indonesia dengan latar belakang yang berbeda-beda, baik dari sisi pekerjaan 

orang tua, asal sekolah, asal daerah dan lain-lain.  

Adapun jumlah mahasiswa Jurusan Pendidikan Bahasa Arab tahun 2007 

sampai pada tahun 2011 dapat dilihat pada tabel berikut: 

No. SEMESTER 
Kelompok 

PBA I PBA 2 

1. II 27 26 

2. IV 20 19 

3. VI 22 19 

4. VIII 21 23 

Sumber data: dokumen Jurusan Pendidikan Bahasa Arab 

Dilihat dari asal sekolah, mayoritas mahasiswa berasal dari Pesantren 

(56.77%), MA (30.32%), SMU (12.25%), SMK (0.64%). Hal ini dapat dipahami 

karena mahasiswa sebelumnya harus memiliki dasar-dasar pengetahuan bahasa Arab 

yang baik. Dari segi kemampuan akademik, IP mahasiswa rata-rata antara 2.70 
 

7Hading, Ketua Jurusan Pendidikan Bahasa Arab/Pengajar, wawancara oleh penulis di kantor 
Jurusan Pendidikan Bahasa Arab, Samata, 7 Februari 2011.    
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sampai dengan 3.75.  Melihat dari jumlah mahasiswa di atas dapat ditarik 

kesimpulan bahwa minat untuk mempelajari bahasa Arab masih sangat tinggi 

terutama mahasiswa lulusan pondok pesantren. 

Dari segi sosial ekonomi, mayoritas orang tua/wali mahasiswa berasal dari 

golongan menengah ke bawah dengan jenis pekerjaan sebagai petani (59.6%), PNS 

(30.6%), wiraswasta (8.87%) dan lain-lain (0.80%). 

Dalam kegiatan dan aktifitas di Jurusan Pendidikan Bahasa Arab, di samping 

melakukan rutinitas di bangku perkuliahan, mahasiswa juga diberi kesempatan untuk 

mengikuti dan membentuk badan organisasi kemahasiswaan seperti badan 

Himpunan Mahasiswa Jurusan (HMJ). Begitu juga dengan kegiatan ekstrakurikuler 

dalam unit-unit kegiatan di Universitas, seperti Perkumpulan Seni, Mapala, 

Pramuka, PMI, termasuk organisasi ekstra kampus seperti PMII, HMI, IMM, 

KAMMI dan sebagainya. Kegiatan ekstrakurikuler tidak hanya berorientasi pada 

pengembangan bakat minat mahasiswa, namun juga menekankan aspek rohaniyah 

dan spiritual mahasiswa. dengan melakukan serangkaian kegiatan yang bertujuan 

untuk meningkatkan keimanan dan ketaqwaan. Dalam hal pengembangan dan 

pembinaan sikap serta keterampilan di bidang kepemimpinan, kegiatan 

ekstrakurikuler yang menonjol adalah pelatihan keorganisasian dan leadership yang 

diselenggarakan oleh lembaga kemahasiswaan di bawah bimbingan Jurusan yang 

tergabung dalam BEM Jurusan Pendidikan Bahasa Arab.8  

 
8Sahrul, Ketua Himpunan Mahasiswa Jurusan Pendidikan Bahasa Arab/Mahasiswa semester 

VI, wawancara oleh penulis  di Samata, 27 Februari 2011.    



104 

 

 

 

Sejak berubah menjadi UIN pada tanggal 4 Desember 2005, jumlah calon 

mahasiswa yang memilih Jurusan Pendidikan Bahasa Arab cenderung meningkat 

kembali setelah sebelumnya agak menurun. Mereka berasal dari berbagai provinsi 

dan pelosok Indonesia dengan latar belakang yang berbeda, sehingga karakteristik 

merekapun satu sama lain berbeda pula, baik menyangkut asal sekolah, kemampuan 

akademik, kepribadian dan juga sosial ekonomi.9 

Menurut beberapa mahasiswa yang penulis wawancarai mengatakan bahwa 

kecenderungan mereka memilih Jurusan Pendidikan Bahasa Arab dibandingkan 

dengan Jurusan Bahasa dan Sastra Arab adalah karena Jurusan Pendidikan Bahasa 

Arab lebih menjanjikan jika ingin menguasai bahasa Arab dan mengajarkannya 

setelah lulus dari perguruan tinggi.  Seperti pada penuturan Mimi Amaliah yang 

hampir seluruh mahasiswa lainnya sependapat dengannya mengatakan bahwa:  

Alasan saya masuk Jurusan PBA memang karena ingin memperdalam bahasa 
Arab yang telah saya pelajari sewaktu duduk di bangku sekolah. Jurusan PBA 
lebih banyak yang tahu ketimbang Jurusan lain apalagi jika ingin menjadi 
pengajar bahasa Arab nantinya”.10 

  
c. Kurikulum 

Secara terminologis, term kurikulum memiliki pengertian bervariasi, 

tergantung pada latar belakang perumusnya. Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 

2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional mendefinisikan kurikulum sebagai 

 
9Rappe, Sekertaris Jurusan Pendidikan Bahasa Arab/Pengajar, wawancara oleh penulis di 

kantor Jurusan Pendidikan Bahasa Arab, Makassar, 29 September 2010.   

10Mimi Amaliah, Mahasiswa semester VIII, wawancara oleh penulis di Samata,  21 Februari 
2011.  
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seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi dan bahan pelajaran serta 

cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran 

untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu.11 

Lama waktu dalam satu kurikulum biasanya disesuaikan dengan maksud dan 

tujuan dari sistem pendidikan yang dilaksanakan. Kurikulum ini dimaksudkan untuk 

dapat mengarahkan pendidikan menuju arah dan tujuan yang dimaksudkan dalam 

kegiatan pembelajaran secara menyeluruh.12 

Dengan demikian, kurikulum yang dimaksudkan dalam tulisan ini adalah 

seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi dan bahan matakuliah yang 

akan ditemui dalam proses pembelajaran pada Jurusan Pendidikan Bahasa Arab. 

Kurikulum Jurusan Pendidikan Bahasa Arab Fakultas Tarbiyah dan Keguruan 

UIN Alauddin Makassar mengacu kepada Keputusan Mendiknas RI Nomor 232 

U/2000 Tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi, yakni 

menggunakan kurikulum yang berbasis kompetensi. Kompetensi itu terbagi ke 

dalam kompetensi utama, kompetensi pendukung dan kompetensi khusus.13 

Kompetensi utama merupakan karakteristik pokok dari kompetensi yang 

dikembangkan suatu program studi sekaligus membedakannya dari program studi 

lain. 
 

11 Undang-undang Republik Indonesia  No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan 
Nasional (Bandung: Citra Umbara, 2003), h. 5. 

12 Hading, Ketua Jurusan Pendidikan Bahasa Arab/Pengajar, wawancara oleh penulis di 
kantor Jurusan Pendidikan Bahasa Arab, Samata, 7 Februari 2011.  

13 Lihat Profil Jurusan Pendidikan Bahasa Arab, Rencana Strategis Jurusan Pendidikan 
Bahasa Arab, h. 5. 
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Kompetensi pendukung  meliputi pengembangan kepribadian mahasiswa dan 

keterampilan hidup secara umum. Sedangkan kompetensi khusus berfokus pada hal 

yang komplementer-sinergis dengan kompetensi utama serta menunjukkan 

karakteristik khas dari institusi penyelenggara pendidikan. 

Kelompok bahan kajian yang dikembangkan untuk mewujudkan kompetensi 

program studi seperti digambarkan di atas selanjutnya dikelompokkan ke dalam lima 

elemen kompetensi sebagai berikut: 

Kelompok matakuliah pengembangan kepribadian (MPK); yaitu kelompok 

bahan kajian dan pelajaran untuk mengembangkan manusia Indonesia yang beriman  

dan bertakwa terhadap Tuhan Yang Maha esa dan berbudi pekerti luhur, 

berkepribadian  mantap, dan mandiri serta mempunyai rasa tanggung jawab 

kemasyarakatan dan kebangsaan. Kelompok MPK terdiri atas matakuliah yang 

relevan dengan tujuan pengayaan wawasan pendalaman intensitas pemahaman dan 

penghayatan MPK ini. 

No MATA KULIAH SKS KET 

I. Mata Kuliah Pengembangan Kepribadian (MPK) 

1. 

2. 

3. 

4. 

Akidah akhlak 

Pend. Panacasila 

IAD/IBD 

Filsafat Umum 

2 

2 

2 

2 
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5. 

6. 

Ilmu Kalam 

Profesi Keguruan 

2 

2 

Jumlah 12  

Sumber data: kurikulum Jurusan Pendidikan Bahasa Arab 

Kelompok matakuliah keterampilan (MKK) yaitu kelompok bahan kajian dan 

pelajaran yang ditunjukkan terutama untuk memberikan landasan penguasaan ilmu 

dan keterampilan tertentu. Kelompok MKK terdiri atas matakuliah yang relevan 

untuk memperkuat penguasaan dan memperluas wawasan kompetensi keilmuan atas 

dasar keunggulan kompetitif serta komparatif penyelenggaraan program studi 

bersangkutan. 

I. Mata Kuliah Keilmuan dan Keterampilan (MKK) 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

Dasar-dasar pendidikan 

Peng. Program Pembelajaran 

Media Pembelajaran 

Statistic Pendidikan 

Strategi Pemb. Bhs Arab 

Bimbingan Konseling 

‘Ulum al-Qur’an 

‘Ulum al-Hadis 

Ushul al-Fiqh 

Tafsir Tarbawi I, II 

2 

3 

2 

3 

2 

2 

2 

2 

2 

4 
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11. 

12. 

13. 

14. 

15. 

16. 

17. 

18. 

19. 

Hadis Tarbawi I, II 

Fiqh I, II 

Tarikh al-Lugat al-‘Arabiyah 

Metodologi Penelitian 

Penulisan karya tulis Ilmiah 

Tarjamah I,II 

Mufradat 

Ilmu Pendidikan Islam 

Filsafat Pendidikan Islam 

4 

4 

2 

2 

2 

4 

2 

2 

2 

 Jumlah 48  

Sumber data: kurikulum Jurusan Pendidikan Bahasa Arab 

Kelompok matakuliah keahlian berkarya (MKB) yaitu kelompok bahan 

kajian dan pelajaran yang bertujuan menghasilkan tenaga ahli dengan kekaryaan 

berdasarkan dasar ilmu dan keterampilan yang dikuasai. Kelompok MKB terdiri atas 

matakuliah yang relevan, bertujuan untuk memperkuat penguasaan dan memperluas 

wawasan kompetensi keahlian dalam berkarya di masyarakat sesuai dengan 

keunggulan kompetitif serta komperatif penyelenggaraan program studi 

bersangkutan. 

I. Mata Kuliah Keahlian Berkarya (MKB) 

1. 

2. 

Fiqh al-lugah 

Muhadatsah I,II 

2 

4 
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3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

11. 

12. 

13. 

14. 

15. 

16. 

17. 

Nahwu I,II 

Muthala’ah I, II 

Qawa’id al-Imla 

Isya’/ Khitabah I, II 

Sharaf I, II 

Met. Pembelajaran Bahasa Arab I, II 

Telaah Kurikulum Bahasa Arab 

Ilmu al-Lugat 

Balaghah I, II 

Istima’ 

Pengantar TOAFL 

Psikologi Umum 

Psikologi Perkembangan 

Evaluasi Pembelajaran 

Skripsi 

4 

4 

2 

4 

4 

4 

3 

2 

4 

2 

2 

2 

2 

3 

6 

 Jumlah 54  

Sumber data: kurikulum Jurusan Pendidikan Bahasa Arab 

Kelompok matakuliah perilaku berkarya (MPB) yaitu kelompok bahan kajian 

dan pelajaran yang bertujuan untuk membentuk sikap dan perilaku  yang diperlukan 

seseorang dalam berkarya menurut tingkat keahlian berdasarkan dasar    
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I. Mata Kuliah Prilaku Berkarya (MPB) 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

Microteaching 

Khat/Kaligrafi 

Aplikasi Komputer 

Sejarah Peradaban Islam 

PPL 

2 

2 

2 

2 

6 

 

 Jumlah 14  

Sumber data: kurikulum Jurusan Pendidikan Bahasa Arab 

   Kelompok Matakuliah Berkehidupan Bermasyarakat, adalah kelompok bahan 

kajian dan pelajaran yang diperlukan seseorang untuk dapat memahami kaidah 

berkehidupan bermasyarakat sesuai dengan pilihan keahlian dalam berkarya. 

 

II. Mata Kuliah Berkehidupan Bermasyarakat 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

Bahasa Arab I, II, III 

Bahasa Inggris I, II, III 

Bahasa Indonesia 

KKN 

Manajemen dan Kewirausahaan 

Praktek ibadah 

Praktek Tilawah al-Qur’an 

6 

6 

6 

4 

2 

 

        Jumlah                                                          20 
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III. Mata Kuliah Pilihan 

1. Al-Lugah al-‘Arabiyyah al-

‘Amniyyah 

2  

Total (MPK+MKK+MKB+MPB+MBB 148  

Sumber data: kurikulum Jurusan Pendidikan Bahasa Arab 

Selama keberadaannya, Jurusan Pendidikan Bahasa Arab telah 4 kali 

mengadakan perombakan kurikulum. Hal tersebut didasari bahwa kebutuhan 

pendidikan yang semakin kompleks dan desakan untuk memenuhi kebutuhan 

tersebut.14  

Pada hakikatnya, pengembangan kurikulum mencakup  prinsip dan prosedur 

yang berkenaan dengan  perencanaan, penyajian(delivery), manajemen, dan evaluasi 

dari segenap  proses pembelajaran. Sementara itu, secara umum kurikulum merujuk 

kepada program pendidikan yang mencakup (a)tujuan suatu program pendidikan, 

(b)isi program, (c)prosedur peserta didikan dan pengalaman belajar yang diperlukan 

guna mencapai tujuan tersebut, dan (d)sarana  atau alat untuk menilai apakah tujuan 

yang dicanangkan tersebut tercapai.15  

d. Alat (Media, Metode dan Lingkungan) 

1. Media  

 
14 Hading, Ketua Jurusan Pendidikan Bahasa Arab/Pengajar, wawancara oleh penulis di 

Kantor Jurusan Pendidikan Bahasa Arab, Samata, 7 Februari 2011.    

15Ibid. 
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Media pembelajaran bahasa Arab selama ini menggunakan alat sebagaimana 

lazimnya yang dipakai oleh tempat perkuliahan lainnya yaitu, whiteboard, buku 

pegangan yang diberikan oleh masing-masing dosen, yang dicopy ataupun tidak. 

Selain itu juga terdapat OHP LCD akan tetapi jarang sekali digunakan kecuali dalam 

laboratorium bahasa. 

2. Metode 

Metode pembelajaran yang dipakai oleh dosen selama ini cukup beragam, 

diantaranya metode langsung (Muba>syarah) untuk materi diskusi, metode gramatika 

tarjamah untuk pembelajaran yang lebih menekankan unsur kaedah dan penulisan, 

metode membaca dan metode oudiolingual untuk pembelajaran membaca dan 

mendengarkan.16 

3. Lingkungan  

Ada beberapa program yang dibentuk oleh pihak Jurusan Pendidikan Bahasa 

Arab dalam upaya menciptakan lingkungan berbahasa Arab. Di antaranya Liqa>‘ al-

Usbu‘ dan Sahir al-Laya>l. Di samping itu ada lembaga yang dibentuk oleh 

mahasiswa Jurusan Bahasa Arab untuk memfasilitasi keinginan mahasiswa untuk 

mempelajari bahasa Arab meskipun bukan dari Jurusan Bahasa Arab.17  

 

 
16Kesimpulan dari Hasil observasi dan bincang-bincang lepas dengan beberapa mahasiswa 

dari setiap tingkatan. Mulai dari tanggal 12 Januari 2011 sampai 30 Mei 2011. 

17Amiruddin, Mahasiswa semester VI dan Ketua kelompok belajar al-Wahyu, wawancara 
oleh penulis,  Makassar, 2 Maret 2011.  
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B. Tujuan  Pembelajaran  Bahasa  Arab 

Jurusan Pendidikan Bahasa Arab mempunyai visi sebagai wadah 

pengembangan dan pembinaan tenaga pendidik bahasa Arab yang professional.18 

Untuk mencapai visi yang dimaksud, dijabarkan dalam misi sebagai berikut: 

1. Membentuk tenaga pendidik yang menguasai ilmu pengetahuan bahasa Arab. 

2. Membina tenaga pendidik bahasa Arab yang mencintai tugasnya. 

3. Meningkatkan kualitas tenaga pendidik bahasa Arab, baik akidah, akhlak 

maupun sikap ilmiah.19 

Jurusan Pendidikan Bahasa Arab, bertujuan: 

1. Menguasai bahasa Arab secara aktif, baik lisan maupun tulisan 

2. Mampu dan siap menjadi tenaga pengajar bahasa Arab secara professional di 

sekolah dasar dan menengah 

3. Ahli dalam meneliti dan mengembangkan ilmu bahasa Arab dan 

pengajarannya 

4. Konsultan pengembangan bahasa Arab di lembaga-lembaga pendidikan Islam 

& lembaga-lembaga lainnya.20 

Tujuan tersebut di atas pada dasarnya memiliki kesamaan dengan tujuan 

pembelajaran bahasa Arab di perguruan tinggi Islam lainnya secara umum yang 

 
18Lihat Tim Penyusun Buku Profil UIN Alauddin, Profil UIN Alauddin  (Makassar: Alauddin 

Press, 2007), h. 47. 

19Lihat Ibid.  
20Lihat Tim Penyusun Buku Profil UIN Alauddin, op.cit., h. 48. 
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dirumuskan sebagai berikut: Agar mahasiswa mampu memahami bahasa Arab baik 

melalui pendengaran maupun melalui tulisan agar mampu mengutarakan pikiran dan 

perasaan baik secara lisan maupun tulisan, Memiliki kompetensi komunikasi dalam 

bahasa Arab -baik reseptif maupun ekspresif sehingga dapat menjadi bekal kerja di 

berbagai lapangan pekerjaan yang relevan, Memiliki daya nalar tinggi sebagai 

sarjana, Dan memiliki kemampuan menjadi peneliti di bidang pendidikan Bahasa 

Arab dan pendidikan Islam.21 

Adapun kompetensi lulusan yang diorientasikan oleh Jurusan Bahasa Arab 

adalah sebagai berikut: 

1. Memiliki pengetahuan dan keterampilan kebahasaan yang memadai baik 

lisan maupun tulisan 

2. Menguasai metodologi pengajaran bahasa Arab pada tingkat dasar dan 

menengah 

3. Menguasai bidang evaluasi pengajaran bahasa Arab 

4. Memiliki sikap ilmiah profesionalisme dalam melaksanakan tugas 

5. Memiliki sikap positif terhadap bahasa Arab dan pengajarannya 

6. Mencintai ilmu pengetahuan, memiliki keterampilan leadership, jiwa seni 

dan kewirausahaan. 

 
21Lihat Departemen Agama Republik Indonesia, Pedoman Pendidikan Bahasa Arab pada 

Perpendidikan Tinggi Agama Islam IAIN (Jakarta: Proyek Pembangunan Sistem pendidikan Agama, 
1976/1977), h. 19. 
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Secara umum penjabaran tujuan pembelajaran bahasa Arab pada Jurusan 

Pendidikan Bahasa Arab yang didasarkan pada tujuan Jurusan Pendidikan Bahasa 

Arab  tersebut di atas dioreintasikan pada tiga hal yaitu: 

a. Tujuan pembelajaran bahasa Arab yang bersifat pedagogi, yaitu bahasa Arab 

dipelajari sebagai pengetahuan dan keterampilan yang akan diajarkan kepada 

orang lain. 

b. Tujuan pembelajaran bahasa Arab yang bersifat komunikatif-integratif, yaitu 

mahasiswa mampu menggunakan bahasa Arab sebagai alat komunikasi sehari-

hari baik dalam bentuk lisan maupun tulisan, sehingga dapat berinteraksi dengan 

orang lain terutama dengan bangsa Arab sebagai penutur asli. 

c. Tujuan pembelajaran bahasa Arab yang bersifat instrumental, yaitu mahasiswa 

mampu menggunakan bahasa Arab sebagai alat untuk memahami referensi 

keIslaman yang berbahasa Arab, sehingga dapat menunjang pengetahuan, 

pemahaman dan penghayatan mahasiswa Jurusan Pendidikan Bahasa Arab 

terhadap agama Islam. 

Bila dikaitkan dengan Undang-undang tentang Guru dan Dosen No. 14 tahun 

2005,  tentu salah satu tujuan yang harus dicapai oleh kurikulum Jurusan Pendidikan 

Bahasa Arab adalah menghasilkan guru bahasa Arab yang profesional. Secara lebih 

spesifik dalam Undang-Undang tersebut, Pasal 1 ayat 1 ditegaskan bahwa guru 

(pada jenjang pendidikan anak usia dini, pendidikan  dasar, dan menengah) adalah 

tenaga profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, 
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mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik.22  Kata profesional 

ini dalam undang-undang tersebut merujuk kepada pekerjaan atau kegiatan yang 

dilakukan oleh seseorang dan menjadi sumber penghasilan kehidupan yang 

memerlukan keahlian, kemahiran, atau kecakapan yang memenuhi standar mutu atau 

norma tertentu serta memerlukan pendidikan profesi.   

Untuk menghasilkan  pendidik yang profesional tersebut, Undang-Undang 

No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Pasal 42 Ayat 1 

menegaskan bahwa pendidik harus memiliki kualifikasi minimum dan sertifikasi 

sesuai dengan jenjang kewenangan mengajar, sehat jasmani dan rohani, serta 

memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional.  Dalam 

Undang-undang Guru dan Dosen  Bab IV Pasal 8 sampai dengan Pasal 11 sosok guru 

yang profesional tersebut secara spesifik harus memiliki persyaratan sebagai berikut:  

1. memiliki kualifikasi akademik S1 atau D4 kependidikan atau non-

kependidikan.  

2. memiliki kompetensi pedagogik, kepribadian, profesional dan sosial yang 

diperoleh melalui pendidikan profesi.  

3. memiliki sertifikat pendidik yang diperoleh melalui pendidikan profesi yang 

diselenggarakan oleh perguruan tinggi yang memiliki program pengadaan 

tenaga kependidikan terakreditasi; dan  

 

22Undang-Undang Republik Indonesia No 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Cet. I; 
Jakarta: Visimedia, 2007), h. 1. 
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4. sehat jasmani dan rohani serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan 

tujuan pendidikan nasional.  

Penerjemahan apa yang ditegaskan dalam Undang-undang tersebut  oleh 

Jurusan Bahasa Arab dalam mengembangkan kurikulum dan silabusnya harus 

dilakukan dengan seksama dan sistematis dengan memperhatikan pula kebutuhan 

peserta didik, masyarakat pengguna lulusan, dan masukan dari asosiasi profesi yang 

terkait dengan program studi dengan tetap memperhitungkan perubahan yang terjadi 

dalam lingkungan strategis Universitas baik yang bersifat lokal, regional, dan global. 

Tujuan pedagogis dari pembelajaran bahasa Arab pada Jurusan Pendidikan 

Bahasa Arab pada dasarnya tidak memiliki problem ketika hendak dijabarkan dalam 

bentuk standar kompetensi dan indikator untuk menentukan kualifikasi kemampuan 

berbahasa Arab mahasiswa karena telah memiliki standarisasi muatan kurikulum dan 

tingkat kedalaman materi tertentu sesuai yang telah ditetapkan oleh pihak 

universitas.  

Oleh karena itu para mahasiswa juga seharusnya telah mengalami proses 

penyaringan untuk menentukan bisa atau tidaknya mengikuti proses pembelajaran 

pada Jurusan Pendidikan Bahasa Arab dengan serangkaian tes tingkat kemampuan 

berbahasa Arab ketika mereka hendak mendaftarkan diri menjadi mahasiswa pada 

Jurusan Pendidikan Bahasa Arab.  

Ironisnya, kenyataan yang terjadi tidak selalu sesuai dengan yang seharusnya, 

dalam artian bahwa standarisasi penentuan kemampuan mahasiswa tersebut tidak 
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diberlakukan secara ketat oleh Jurusan. Dalam sebuah wawancara dengan Sunardi, 

mahasiswa semester VIII mengatakan: 

Pada saat mengikuti seleksi penerimaan, saya yakin bahwa jawabanku untuk 
soal yang berbahasa arab jauh dari standar nilai untuk masuk di Jurusan 
Pendidikan Bahasa Arab, karena saya adalah alumni sekolah umum, tetapi 
pada akhirnya saya tetap lulus di Jurusan tersebut.23   

Tujuan pedadogis pembelajaran bahasa Arab seharusnya tidak terkendala 

ketika mahasiswa yang terjaring memiliki kemampuan bahasa Arab yang memadai, 

sehingga pembelajaran materi yang berkaitan dengan persiapan profesionalitas 

pendidik tidak terganggu dengan keinginan sebagian mahasiswa yang baru belajar 

bahasa Arab dasar.   

Oleh karena itu  pencapaian tujuan pembelajaran bahasa Arab baik secara 

pedagogis maupun instrumental dan integratif komunikatif yang pada kenyataannya 

masih relatif sulit pada semua mahasiswa Jurusan Pendidikan bahasa Arab 

mengingat karakteristik dan pengetahuan mereka yang berbeda-beda ketika masuk 

dan belajar pada Jurusan Pendidikan Bahasa Arab.  

Pencapaian tujuan pembelajaran bahasa Arab, khususnya tujuan instrumental 

dan integratif komunikatif lebih terasa sulit diimplementasikan karena tidak 

tersedianya kurikulum atau silabus khusus untuk diterapkan pada ketiga tipologi 

mahasiswa tersebut. Pihak Universitas maupun Jurusan hanya menyediakan 

kurikulum atau silabus khusus bahasa Arab yang telah distandarisasi secara nasional, 

namun implementasinya tetap diserahkan kepada dosen bahasa Arab yang diberikan 

 

23Sunardi, Mahasiswa semester VIII, wawancara oleh penulis, Makassar, 25 Februari 2011.  
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kebebasan penuh merumuskan kompetensi dasar, indikator, isi pembelajaran, 

maupun prosedur, metode dan tekhnik pembelajaran bahasa Arab.24 

Berdasarkan petikan wawancara dengan ketua Jurusan Pendidikan Bahasa 

Arab diperoleh informasi bahwa:  

Mahasiswa yang masuk di Jurusan Pendidikan Bahasa Arab tidak semuanya 
berbasis bahasa, ada yang dari sekolah umum seperti SMA dan bahkan SMK.  
Kendalanya ada pada penyajian materinya, karena belum memungkinkan 
dipilah disebabkan jumlah mahasiswa yang masih terbatas. Jadi keseluruhan 
penyajian materi diserahkan kepada dosen dalam menyajikan materi yang 
sama untuk latar belakang yang berbeda.25 

 
Ketua Jurusan Pendidikan Bahasa Arab sangat menyadari adanya perbedaan 

tipologi mahasiswa berkaitan dengan pengetahuan mereka tentang bahasa Arab.  

Sehingga para dosen bahasa Arab diberikan kebebasan dalam hal penyajian materi, 

sehingga dapat menyesuaikan implementasi kurikulum dan silabus bahasa Arab 

sesuai dengan karakteristik dan tipologi mahasiswa yang mereka hadapi.  

Namun hal ini memunculkan problem tersendiri, yaitu perbedaan perumusan 

kompetensi standar dan yang indikator yang diterapkan dosen untuk menetapkan 

kemampuan berbahasa Arab mahasiswa Jurusan Pendidikan Bahasa Arab setelah 

mengikuti proses pembelajaran. Hal ini disebabkan perbedaan tipologi kemampuan 

berbahasa Arab mahasiswa tersebut yang bervariasi.  

 

24Rappe, Sekertaris Jurusan Pendidikan Bahasa Arab/Pengajar, wawancara oleh penulis di 
Kantor Jurusan Pendidikan Bahasa Arab, Makassar, 29 September 2010. 

25 Hading, Ketua Jurusan Pendidikan Bahasa Arab/Pengajar, wawancara oleh penulis di 
Kantor Jurusan Pendidikan Bahasa Arab, Samata, 7 Februari 2011. 
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Kondisi ini akhirnya berpengaruh pula pada isi pembelajaran bahasa Arab 

yang tidak sama antara satu dosen bahasa Arab dengan dosen bahasa Arab yang lain. 

Ada dosen bahasa Arab yang menekankan isi pembelajaran bahasa Arab pada 

penguasaan kaedah tata bahasa Arab penuh, tanpa memperdulikan penekanan aspek 

kemahiran yang lain, begitu juga dengan isi materi yang akan diajarkan, begitu juga 

sebaliknya.  

Selain hal tersebut, untuk meningkatkan kualitas pembelajaran sebagaimana 

yang diharapkan, maka seluruh komponen yang berkaitan dengan Jurusan harus 

mendapatkan perhatian secara proporsional dan objektif, baik masukan mentah (row 

input), masukan alat (instrumental input), masukan lingkungan (environment input), 

proses (transformation), keluaran (output) dan manfaat atau kontribusi (outcome).  

Salah satu kelemahan penyelenggara pendidikan selama ini disebabkan oleh 

kebijakan dan pelaksanaan pendidikan yang hanya menekankan aspek input dan 

kurang memperhatikan aspek proses dan outcomenya, terlalu birokratis-sentralistik  

dan kurang memberdayakan masyarakat belajarnya, padahal seiring dengan 

perkembangan jaman, prospek dan peluang pendidikan bahasa Arab semakin 

terbuka.26 

 

26Jika pada kenyataannya para lulusan tidak memilih menjadi guru bahasa Arab sebagai 
profesi dan pengabdiannya, maka mereka dapat melirik dunia kerja yang lain, seperti menjadi 1. 
Penulis buku-buku bahasa Arab dan buku-buku keagamaan yang memuat teks berbahasa Arab, 
penerjemah buku-buku berbahasa Arab, atau intensifikasi akses dan kerjasama dengan pihak luar 
termasuk departemen luar negeri agar pos-pos yang bernuangsa atau berbasis bahasa Arab dapat diisi 
oleh alumni pendidikan bahasa Arab, yang meminati karir di bidang diplomasi dan politik.  
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Jika program peminatan atau konsentrasi yang terkait dengan bahasa Arab 

dapat dikembangkan, maka peluang untuk memperoleh lapangan pekerjaan bagi 

alumni Jurusan Pendidikan Bahasa Arab menjadi lebih terbuka dan kompetitif. Oleh 

Karena itu, pembenahan internal, terutama penjaminan mutu akademik dan 

peningkatan kapasitas dan kapabilitas sumber daya manusia (peserta didik) yang 

mengabdikan diri pada pendidikan bahasa Arab mutlak harus didisiplinkan baik dari 

segi keilmuan maupun kesejahteraan.  

Jika menilik kembali pada tujuan dari Jurusan Pendidikan Bahasa Arab yaitu 

ingin mencetak tenaga pengajar yang professional, maka realisasi dari tujuan 

tersebut tidaklah semudah yang dibayangkan karena memerlukan alat cetakan yang 

professional juga.27 Masing-masing komponen pencetak memiliki andil yang sangat 

penting karena hal tersebut yang menentukan orientasi pembelajaran dan hasil dari 

pembelajaran tersebut. Jika hanya satu diantaranya yang berperan aktif maka akan 

terjadi ketimpangan dalam proses pembelajaran dan hasil yang tidak sesuai dengan 

tujuan.  

Menurut sekertaris Jurusan Pendidikan Bahasa Arab bahwa selama ini 

pembelajaran bahasa Arab yang terlaksana berdasarkan visi dan misi Jurusan 

Pendidikan Bahasa Arab telah berorientasi pada kemampuan mengajarkan bahasa 

 
27Alat pencetak yang dimaksud adalah keseluruhan komponen yang terlibat dalam proses 

pembelajaran. Alat tersebut diantaranya adalah dosen, sarana-prasarana cetakan, dan mahasiswa itu 
sendiri. 
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Arab yang menguasai empat unsur kemahiran sebagai modal penting yang akan 

dibawa para lulusan ke lingkungan keguruan.  

Isi kurikulum Jurusan Pendidikan Bahasa Arab sudah mencakup empat unsur 
kemahiran yang meliputi kemampuan berbicara, menyimak, membaca dan 
menulis dalam bahasa Arab.  Keempat unsur tersebut adalah kesatuan yang 
tidak bisa terpisahkan dalam kurikulum dan proses aplikasi kurikulum. Dan itu 
sudah menjadi patokan dasar dan penting dalam setiap perbaikan kurikulum 
yang selama ini dilakukan.28   

Standar pengukuran terhadap hasil pembelajaran bahasa Arab selama ini ada 

pada saat penulisan akhir (skripsi), yang sudah mewajibkan mahasiswa untuk 

menggunakan bahasa Arab dalam sistem penulisannya.  

Berdasarkan tinjauan kurikulum, keempat unsur kemahiran tersebut memang 

telah tercakup di dalamnya. Bahkan semakin dimantapkan dengan tambahan mata 

kuliah pendukung bahasa Arab lainnya. Hal tersebut juga didukung dengan 

penyataan  beberapa mahasiswa bahwa isi kurikulum khusus pembelajaran bahasa 

Arab telah memenuhi empat unsur kemahiran tersebut meskipun aplikasi kurikulum 

tersebut tidak terlalu mendalam, misalnya pembelajaran istima’ yang tidak pernah 

menggunakan laboratorium bahasa sebagai perangkat pembelajaran yang utama. 

Begitu juga dengan pembelajaran yang lainnya. 29  Tetapi hal tersebut tetap bisa 

dikembangkan oleh dosen pengajar karena telah mengerti dengan keadaan 

pembelajaran yang tidak pernah menggunakan laboratorium bahasa. 

 
28Rappe, Sekertaris Jurusan Pendidikan Bahasa Arab/Pengajar, wawancara oleh penulis di 

Kantor Jurusan Pendidikan Bahasa Arab, Makassar, 29 September 2010.  

29Nursyamsi, Mahasiswa semester VIII, wawancara oleh penulis, Makassar, 23 Februari 
2011. 
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C. Telaah Faktor Pendukung dan Penghambat Perwujudan Orientasi Pembelajaran 

Bahasa Arab 

1. Faktor pendukung 

a. Dosen 

Para dosen pengajar materi bahasa Arab pada Jurusan Pendidikan Bahasa 

Arab adalah dosen yang memiliki kapabilitas pengetahuan bahasa Arab yang sangat 

dalam. Hal ini dikemukakan oleh ketua Jurusan Pendidikan Bahasa Arab: 

Kebanyakan dosen yang mengajarkan mata kuliah yang berbahasa Arab itu 
adalah alumni dari Timur Tengah  dan juga dari institut yang mengajarkan 
khusus bahasa  Arab, serta telah berpengalaman dalam mentransfer materi 
tersebut karena mereka telah mengajar selama lebih dari 3 tahun dan sangat 
paham bahwa pembelajaran bahasa Arab berorientasi pokok untuk mencetak 
pendidik professional yang berbahasa Arab.30 

Berbekal ilmu yang diperoleh dari Timur Tengah dan lembaga yang 

mengajarkan bahasa Arab, maka akan menunjang proses pencapaian tujuan 

pembelajaran yang diinginkan. 

Pengalaman mengajar dan penguasaan materi tersebut sangatlah mendukung 

proses pembelajaran dan memberikan suapan baru tentang ilmu bahasa Arab. 

b. Mahasiswa 

Pengamatan penulis menunjukkan ada 3 tipologi mahasiswa Jurusan 

Pendidikan bahasa Arab, yaitu: 

 

30 Hading, Ketua Jurusan Pendidikan Bahasa Arab/Pengajar, wawancara oleh penulis di 
Kantor Jurusan Pendidikan Bahasa Arab, Samata, 7 Februari 2011. 
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1. Tipe A, yaitu mahasiswa yang telah memiliki pengetahuan bahasa Arab 

yang relatif baik yang ditunjukkan oleh kemampuan membaca dan 

menerjemahkan literatur berbahasa Arab, kemampuan menjabarkan tata 

bahasa Arab dalam teks berbahasa Arab secara benar, atau kemampuan 

berkomunikasi secara lisan dan tulisan dengan menggunakan bahasa Arab. 

Tipe mahasiswa seperti ini berasal dari pondok pesantren dan madrasah 

aliyah program khusus (MPK) yang telah mempelajari bahasa Arab yang 

secara intensif pada saat belajar pada institusi sebelum melanjutkan 

pendidikannya pada Jurusan Pendidikan Bahasa Arab. Mahasiswa tipe A ini 

mudah mencapai tujuan pembelajaran bahasa Arab secara instrumental atau 

integratif-komunikatif karena mereka hanya tinggal mengulang atau 

memperkuat pengetahuan bahasa Arab mereka.  

2. Tipe B, yaitu mahasiswa yang telah memiliki pengetahuan bahasa Arab 

yang relatif kurang memadai yang ditunjukkan oleh kemampuan membaca 

dan menulis huruf hijaiyyah atau Alquran secara benar sesuai dengan 

kaedah tajwid, mengetahui kaedah-kaedah bahasa Arab, misalnya beberapa 

kaedah nahu dan tasrif, mengetahui beberapa kosa kata bahasa Arab namun 

tidak mampu membaca dan menerjemahkan literatur berbahasa Arab dan 

sedikit menggunakan bahasa Arab sebagai alat komunikasi. Tipe mahasiswa 

seperti ini kebanyakan berasal dari pondok pesantren yang kurang intensif 

belajar bahasa Arab  dan madrasah aliyah yang muatan kurikulum bahasa 
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Arabnya tidak seperti pada Pondok Pesantren dan madrasah aliyah tipe A. 

Mereka jika secara intensif mengikuti pembelajaran bahasa Arab, baik 

dalam kelas maupun di luar kelas perkuliahan, kemungkinan besar akan 

dapat mencapai tujuan instrumental dan integratif pembelajaran bahasa 

Arab. 

3. Tipe C, yaitu mahasiswa yang telah memiliki pengetahuan bahasa Arab 

yang relatif kurang memadai dibandingkan dengan tipe A dan B. 

kebanyakan mereka telah mampu menulis huruf hija’iyyah dan membaca 

Alquran, namun tidak menguasai kaeidah-kaedah dasar bahasa Arab sama 

sekali. Kebanyakan mereka berasal dari sekolah umum, seperti SMA dan 

SMK. Mereka jika secara intensif mengikuti pembelajaran bahasa Arab, 

kemungkinan besar pula akan dapat mencapai tujuan instrumental dan 

integratif pembelajaran bahasa Arab, namun membutuhkan perhatian yang 

lebih besar dari pada mahasiswa yang bertipe B.31 

Dari data sementara yang diperoleh di atas menjelaskan bahwa mahasiswa 

yang masuk pada Jurusan Bahasa Arab kebanyakan berasal dari pondok pesantren. 

Hal ini merupakan pendukung proses pembelajaran yang efektif karena para 

mahasiswa tersebut sudah dan bahkan terbiasa dengan materi bahasa Arab. Bahkan 

untuk alumni pondok pesantren salafiyah materi bahasa Arab sudah merupakan 

“makanan” setiap harinya. Jadi pada saat proses pembelajaran bahasa Arab, 

 
31Kesimpulan dari hasil observasi dan bincang-bincang lepas dengan beberapa mahasiswa 

dari setiap tingkatan. Mulai dari tanggal 12 Januari 2011 sampai 30 Mei 2011. 



126 

 

 

 

mahasiswa tersebut bisa dikatakan tinggal mengulang dan mendalami kembali 

materi tersebut dibarengi dengan materi yang berkaitan dengan metodologi sebagai 

bekal menjadi pendidik bahasa Arab yang professional. 

Mayoritas alumni pondok pesantren yang terjaring, meskipun awalnya tidak 

berniat masuk dalam Jurusan Pendidikan Bahasa Arab, 32  pada akhirnya tetap 

memiliki rasa antusias yang tinggi menghadapi materi bahasa Arab. Karena dosen 

yang mereka temui memiliki latar belakang yang beragam dan ilmu bahasa Arab 

yang tinggi. Oleh karena itu, yang tadinya merupakan keterpaksaan semata, lambat 

laun bisa menerima kenyataan bahwa Jurusan yang dilakoninya sekarang adalah 

Jurusan Pendidikan Bahasa Arab.33 

c. Kurikulum  

Secara umum pemetaan kurikulum inti menurut peneliti terbagi atas: 

 

 

 

 

 

 
32Kebanyakan dari mahasiswa tersebut hanya menginginkan Jurusan Bahasa Arab sebagai 

batu loncatan untuk masuk pada Jurusan yang mereka inginkan dalam lingkungan UIN Alauddin 
Makassar. Karena menurut mereka yang paling penting adalah bisa terjaring dan masuk pada 
Universitas Islam Negeri Alauddin dulu baru kemudian bisa pindah Jurusan entah itu bahasa Arab 
menjadi pilihan pertama ataupun pilihan kedua pada saat rekruitmen mahasiswa. 

33Abd. Rahman Hasanuddin, Mahasiswa semester VIII, Wawancara By Phone oleh penulis, 
Makassar, 17 Februari 2011.    

 

Metodologi 
1. Pengembangan program pembelajaran 
2. Strategi pembelajaran bahasa Arab 
3. Metodologi pembelajaran bahasa Arab 
4. Telaah kurikulum bahasa Arab 
5. Ilmu psikologi 
6. Evaluasi pembelajaran 
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Selebihnya merupakan materi tambahan yang merupakan pengayaan dari 

materi-materi tersebut di atas. 

Pengelompokan materi-materi tersebut di atas merupakan hasil analisa 

peneliti semata, yang didasarkan pada hasil wawancara dengan beberapa mahasiswa 

semester  VI dan VIII yang pada intinya menginginkan pembelajaran yang optimal 

dan diklasifikan secara tepat agar tidak terjadi ketimpangan dan tumpang tindih 

dalam proses pembelajarannya.34 

 
34Abd. Rahmat, Mahasiswa semester VIII, wawancara oleh penulis, Makassar, 21 Februari 

2011.  

Aplikasi materi dan metodologi 
1. Microteaching/ PPL 
2. Penulisan karya tulis ilmiah/ Makalah 
3. Skripsi bahasa Arab 

Materi Pendukung bahasa Arab 
1. Bahasa Arab   6.  Ilmu lughah  
2. Tarjamah   7.  Tarikh lughah 
3. Nahwu/sharaf   8.  Mufradat  
4. Balaghah 
5. Fiqhu lughah 

Materi empat kemahiran  

1. Istima’ 

2. Muhadatsah 

3. Qira’ah/muthala’ah 

4. Insya’/khitabah 
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Dari tinjauan kurikulum tersebut sangat jelas bahwa proses pembelajaran 

bahasa Arab pada Jurusan Pendidikan Bahasa Arab telah didukung dengan 

pemenuhan kebutuhan materi yang signifikan.  

Berdasarkan petikan wawancara dengan beberapa alumni Jurusan Bahasa 

Arab, Saharuddin menjelaskan: 

Keseluruhan mata kuliah yang telah diajarkan pada saat kuliah sudah sangat 
cukup  mengarah pada kompetensi kemahiran dan profesi sebagai bahan 
pembelajaran pada saat menjadi guru, karena dari segi bahasa Arab ada mata 
kuliah berbahasa Arab seperti muhadatsah, istima’, qiraah, dan insya khitabah, 
dan dari segi metodologi dan keterampilan pembelajaranpun sudah disajikan.35  

 
Keseluruhan materi tersebut adalah hasil dari proses perjalanan panjang dan 

evaluasi yang keempat kalinya demi memenuhi kebutuhan pendidikan yang lebih 

maju. 

d. Lingkungan 

Penciptaan lingkungan berbahasa Arab merupakan hal yang sangat penting 

dalam menunjang proses pencapaian kompetensi lulusan. Lingkungan yang 

dimaksud di sini adalah proses pengaktualisasian bahasa sehari-hari yang tercipta 

atas inisiatif mahasiswa Jurusan Pendidikan Bahasa Arab sendiri dan berlangsung 

cukup intens. Meskipun ada juga proses penciptaan lingkungan berbahasa yang 

dicanangkan Jurusan seperti perkampungan bahasa Arab, akan tetapi hanya 

dilakukan sekali setahun. Kegiatan diluar jam perkuliahan yang dimaksud adalah 

 
35Saharuddin, Alumni Jurusan Pendidikan Bahasa Arab, Wawancara By Phone oleh penulis, 

Makassar, 19 Februari, 2011. 
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Liqa>‘ al-Usbu‘ (pertemuan mingguan)36 dan Sahir al-Laya>l (spending night)37 serta 

kelompok belajar al-Wahyu. 38  Menurut Amiruddin, ketua kelompok belajar al-

Wahyu:  

Kegiatan ini sangat membantu mahasiswa melakukan pengayaan materi yang 
tidak didapatkan ataupun yang tidak dimengerti pada saat proses pembelajaran 
dalam kelas.39  

 
Kegiatan tersebut memang bukan merupakan kewajiban bagi mahasiswa 

untuk menghadirinya oleh karena itu diperlukan kesadaran penuh untuk meluangkan 

waktu dan mengenyampingkan sedikit rasa hedonism yang sudah sangat lekat dalam 

kehidupan mahasiswa sekarang ini.40  Meskipun kegiatan-kegiatan tersebut diatas 

dirasakan masih kurang oleh sebagian mahasiswa akan tetapi sudah cukup 

menunjang pencapaian tujuan bagi mereka yang  “mengandrungi” bahasa Arab 

selama ini.    

 

 

36Liqa‘ al-Usbu‘ merupakan program pertemuan mingguan yang dicanangkan oleh Jurusan 
Pendidikan Bahasa Arab. Pertemuan ini diisi oleh kegiatan diskusi dengan pengajar dari luar negeri 
(syech). Program ini dikhususkan untuk mahasiswa Jurusan Pendidikan Bahasa Arab 

37Sahir al-Laya>l adalah kegiatan mahasiswa yang biasanya dilakukan pada seharian penuh, 
berisi antara lain kegiatan diskusi yang tidak monoton karena diselingi dengan permainan yang tetap 
memiliki unsur pembelajaran bahasa Arab. 

38Kelompok belajar al-Wahyu didirikan oleh mahasiswa Jurusan Pendidikan Bahasa Arab, 
meskipun demikian mahasiswa yang bergabung di dalamnya bukan hanya mahasiswa bahasa Arab 
tetapi juga mahasiswa dari Jurusan lain yang berminat berbahasa Arab. Amiruddin, ketua kelompok 
al-Wahyu, wawancara oleh penulis, Makassar, 02 Maret 2011.  

39Amiruddin, Mahasiswa semester VI dan Ketua kelompok belajar al-Wahyu, wawancara 
oleh penulis,  Makassar, 2 Maret 2011.   

40Nursyamsi, Mahasiswa semester VIII, wawancara oleh penulis, Makassar, 23 Februari 
2011. 
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2. Faktor penghambat 

a. Dosen dan metode pembelajaran  

Persepsi mahasiswa terhadap dosen bahasa Arab merupakan faktor yang 

cukup berpengaruh dalam meningkatkan motivasi belajar mahasiswa. Persepsi 

mahasiswa tersebut merupakan penafsiran atau anggapan yang ada dalam diri 

mahasiswa dalam merespon suatu hal yang diterima dalam diri mereka, jadi jika 

persepsi mahasiswa terhadap dosen bersifat positif, maka berakibat positif pula 

terhadap motivasi, dengan kata lain persepsi mahasiswa terhadap dosen dapat 

meningkatkan motivasi belajar mahasiswa. 

Variasi metode pengajaran yang digunakan oleh dosen bahasa Arab juga 

berpengaruh penting terhadap motivasi belajar mahasiswa. Penggunaan metode 

pengajaran yang monoton mengakibatkan kebosanan kepada mahasiswa, 

dikarenakan dosen hanya menggunakan metode mengajar yang sama tiap melakukan 

kegiatan perkuliahan. 41  Sebaliknya, jika dosen menggunakan berbagai macam 

metode pengajaran, maka mahasiswa akan lebih termotivasi dalam mengikuti 

kegiatan perkuliahan, karena di dalam kegiatan perkuliahan dosen tidak hanya 

monoton pada satu metode pembelajaran saja. Dengan demikian ketersediaan media 

pembelajaran dan variasi metode mengajar dosen sedikit banyak akan mempengaruhi 

motivasi belajar mahasiswa. 

 
41Wahid Hasyim, mahasiswa semester VII, wawancara oleh penulis, Makassar, 19 Februari 

2011). 
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Terkait dengan hal tersebut, Azizul Hakim42 mengemukakan: 

Beberapa mahasiswa sering “curhat” ke saya dan mengeluhkan bahwa ada 
beberapa dosen yang masih saja dari segi pengajaran dan metode mengajarkan 
bahasa arab membuat mahasiswa susah belajar karena sekedar memberikan 
tugas, ketika menjelaskan juga kurang bisa memahamkan mahasiswa dan 
terkadang mahasiswa dipaksa menghafal kaedah-kaedah dan ketika tidak 
menjawab penilaian dosen kurang objektif, tidak mendidik, tidak membangun 
motivasi mahasiswa, jadi ketika dosen tersebut masuk mahasiswa tersebut 
menjadi malas mengikuti mata kuliah yang diajarkan. 

  
Menurut Sunardi43 bahwa terkait dengan pengajaran bahasa arab, terkadang 

dosen mengambil ukuran pada mahasiswa yang lebih tinggi pengetahuannya dalam 

bidang bahasa Arab, makanya mahasiswa yang lain, bukan berarti tidak mau paham 

tapi setengah mati paham, menjadi acuh tak acuh dengan pembelajaran dosen dan 

berlanjur terus menerus sampai semester akhir.   

Menurut Wahid Hasyim44 yang terkait dengan dosen: 

Ada dua hal yang menjadi kendala proses pembelajaran bahasa Arab selama ini 
yaitu menyangkut metodologi dan penguasaan materi, proses pembelajaran di 
bangku kuliah adalah proses pemantapan dari materi yang telah diterima 
sebelumnya yakni dari bangku sekolah, ditambah dengan materi tentang 
persiapan mengajarkannya nanti. Tetapi kerancuan justru pada proses tersebut, 
dimana sebagian mahasiswa siap dengan materi pemantapan tersebut, sebagian 
lagi baru ingin mengawali dari dasar.  

 
Berkaitan dengan pernyataan di atas, Hardi45 menambahkan:  

 
42Azizul Hakim, Asisten dosen bahasa Arab, Alumni dan Mahasiswa Pascasarjana UIN 

Alauddin Makassar, wawancara oleh penulis, Makassar, 2 Februari 2011. 

43Sunardi, Mahasiswa semester VIII, wawancara oleh penulis, Makassar, 25 Februari 2011. 

44Wahid Hasyim, mahasiswa semester VII, wawancara oleh penulis, Makassar, 19 Februari 
2011.  

45Hardi, Mahasiswa semester VIII, wawancara oleh penulis, Makassar, 25 Februari 2011. 
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Keinginan untuk menjadi guru atau apalah nantinya tidak sepenuhnya menjadi 
prioritas utama ketika mahasiswa tersebut tidak mampu mempertanggung 
jawabkan apa yang sudah didapatkan sekarang, dalam arti bahwa mahasiswa 
tersebut tidak memiliki kemampuan memadai yang akan disalurkan pada saat 
mengajar nanti, itu karena sebagian mahasiswa bingung dengan proses 
pembelajaran sekarang, sebagian lagi bosan dengan sistemnya.  

 
Jika dosen tidak memahami kondisi seperti ini, maka proses pembelajaran 

akan semakin membosankan sampai pada akhir perkuliahan. Yang lebih 

mengkhawatirkan adalah mungkinkah ada peningkatan pengetahuan yang diperoleh 

dalam keadaan acuh tak acuh dan terpaksa.  

b. Mahasiswa 

Berbagai faktor penghambat pencapaian tujuan pembelajaran bahasa Arab di 

kalangan mahasiswa, antara lain  

1. Faktor  Psikologis.  

Di antara mereka memiliki kesan negatif terhadap bahasa Arab, dan  

herregristasi mata kuliah bahasa Arab dianggap mempengaruhi belajar bahasa Arab 

mereka di kampus. Jadi, faktor penyebab kesulitan belajar bahasa Arab bukan 

sepenuhnya bersumber dari bahasa Arab itu sendiri (faktor internal sistem bahasa 

Arab), melainkan lebih disebabkan oleh faktor psikologis (minat, motivasi, tidak 

percaya diri), edukatif, dan sosial.46 Sejalan dengan yang dikemukakan oleh Saleh 

Syamsuri bahwa sebagian mahasiswa terlihat sangat tidak antusias menjalani proses 

pembelajaran bahasa Arab, padahal tujuan utama mereka adalah ingin menjalani 

 
46Amrah Kasim, Dosen Bahasa Arab, wawancara oleh penulis di Kampus I UIN Alauddin 

Makassar, 2010. 
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proses tersebut. Beberapa dosen memang tidak dapat melihat dengan seksama 

kecenderungan minat mahasiswa tersebut, akan tetapi sebagai pemilih Jurusan 

Pendidikan Bahasa Arab, sudah seharusnya mampu menumbuhkan rasa motivasi 

tersebut karena bagaimanapun besarnya dorongan dan semangat yang diberikan pada 

mahasiswa jika mahasiswa tersebut tidak melek dan sadar maka semuanya hanya 

akan bersifat sia-sia belaka.47  

2. Faktor kedua adalah tidak memiliki latar belakang belajar bahasa Arab yang 

memadai(bagi lulusan umum).  

Hal ini menyebabkan kesulitan memahami materi bahasa Arab. Lebih dari 

itu, ditemukan bahwa penyebab kesulitan belajar bahasa Arab adalah 

ketidakmampuan mencerna materi yang menurut mereka tidak sejalan dengan 

kemampuan mereka sebelumnya. Karena itu, pendekatan dan metode yang dipilih 

dalam pembelajaran bahasa Arab seharusnya kurang mempertimbangkan faktor-

faktor psikologis, edukatif, dan sosial kultural. 

Menurut Azizul Hakim, hal tersebut di atas semakin menjadi lebih kompleks 

ketika mahasiswa tersebut lebih sibuk dengan organisasi ekstra kampus sehingga 

pada semester selanjutnya sudah semakin tidak termotivasi karena materi yang 

didapatkan sudah lebih jauh tertinggal.48  

 
47Saleh Syamsuri, Dosen Bahasa Arab, wawancara oleh penulis  di Kampus II UIN Alauddin 

samata, 8 Maret 2011. 

48Azizul Hakim, Asisten dosen bahasa Arab, Alumni dan Mahasiswa Pascasarjana UIN 
Alauddin Makassar, wawancara oleh penulis, Makassar, 2 Februari 2011.  
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Hal tersebut di atas mengakibatkan banyak mahasiswa Jurusan Pendidikan 

Bahasa Arab yang ingin pindah ke Jurusan lain, karena ketidaksiapan mereka untuk  

menghadapi materi selanjutnya. 

Tantangan lain yang juga tidak kalah pentingnya dalam kemerosotan 

pengembangan pendidikan bahasa Arab adalah kecenderungan sebagai pelajar atau 

mahasiswa bahasa Arab untuk “mengambil jalan yang serba instan” tanpa menulis 

proses ketekunan dan kesungguhan. Hal ini terlihat dari karya-karya dalam bentuk 

makalah dan skripsi yang agaknya cenderung merosot atau kurang berbobot 

mutunya. Mahasiswa yang sudah berada di “dunia” pendidikan bahasa Arab seakan 

tidak betah dan ingin mencari “dunia lain”, sehingga –ini perlu disurvei dan 

dibuktikan secara akademis—tidak sedikit yang mengeluh bahwa Jurusan Bahasa 

Arab itu sebetulnya bukan “habitat” mereka yang sesungguhnya.49 

3. Faktor lingkungan kelas yang tidak kondusif.  

Adanya ketidakragaman kemampuan mahasiswa dalam proses dan hasil 

pembelajaran bahasa Arab, hal ini didasarkan pada pembagian kelompok yang hanya 

berdasarkan Abjad dan kemudian disatukan dalam satu ruangan perkuliahan. Hal ini 

merupakan kesalahan yang cukup fatal dan sangat menggangu proses pembelajaran. 

Menurut Hafsah,50 yang sejalan dengan Syuriati51 dan Sunardi,52 mengatakan 

bahwa:  

 
49Abd. Rahman Hasanuddin, Mahasiswa semester VIII, wawancara by phone oleh penulis,  

Makassar, 17 Februari 2011. 

50Hafsah, Mahasiswa semester VIII, wawancara oleh penulis, Makassar, 21 Februari 2011. 
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Pembagian kelompok secara abjad mendatangkan kesulitan tersendiri bagi 
kami dan beberapa rekannya yang berasal dari sekolah umum. Mereka harus 
berkecimpun dalam satu tempat dengan teman-teman mereka yang berasal dari 
sekolah yang pernah mengajarkan bahasa Arab.  

 
Kondisi tersebut sangatlah sulit bagi mereka karena pada dasarnya mereka 

baru ingin “bersentuhan” dengan bahasa Arab. Otomatis apa yang harus disuguhkan 

buat mereka adalah hal-hal baru tentang bahasa Arab. Apalagi persepsi awal yang 

tertanam dalam benak mereka adalah kesulitan mempelajari bahasa Arab, mulai dari 

kosa kata, kaedah sampai pada proses mengajarkannya nanti di bangku sekolah. 

Keinginan mereka adalah berada dalam kelas yang pesertanya memiliki kemampuan 

yang sama jadi proses pembelajarannya lebih runtut dan mendalam. Jika proses 

pembelajaran yang disuguhkan membingungkan dari awal, maka yang terjadi adalah 

sikap acuh tak acuh mahasiswa dan kurangnya motivasi mengikuti proses belajar 

bahasa Arab tersebut. 

Sebaliknya, kurangnya motivasi belajar bahasa Arab juga dialami oleh 

mahasiswa lulusan pondok pesantren dan madrasah. Hal tersebut disebabkan proses 

pembelajaran yang monoton dan kurang variasi. Menurut Wahid, metode 

pembelajaran yang digunakan oleh dosen terbilang membosankan dan kurang 

membangkitkan minat mahasiswa untuk belajar bahasa Arab. Jadi mahasiswa yang 

 

51
 Syuriati, Mahasiswa semester VIII, wawancara oleh penulis, Makassar, 27 Februari 2011. 

52
 Sunardi, Mahasiswa semester VIII, wawancara oleh penulis, Makassar, 25 Februari 2011. 
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tadinya kurang termotivasi menjadi benar-benar tidak bergairah belajar bahasa 

Arab.53  

Sejalan dengan hal tersebut, menurut Sahariah:  

Pembagian kelompok tersebut juga berdampak kurang baik terhadap 
mahasiswa lulusan pondok pesantren karena mereka sangat menginginkan 
materi yang lebih dari yang mereka dapatkan di sekolah sebelumnya dan lebih 
bervariasi.54 
 

Terlebih lagi, kondisi nyata mayoritas mahasiswa dalam penguasaan bahasa 

Arab pun masih memprihatinkan karena beberapa faktor, terutama lingkungan yang 

tidak kondusif, sehingga mayoritas mahasiswa dan lulusan umum hanya menguasai 

bahasa Arab dalam hal keterampilan berbicara dan membaca. Adapun keterampilan 

menyimak dan menulis tidak (terlalu) mereka kuasai. Bahkan keterampilan berbicara 

dan membaca pun masih belum mencapai apa yang diharapkan. Dalam penulisan 

skripsi misalnya, mahasiswa seringkali merujuk, mengutip dan menggunakan buku-

buku bahasa Arab yang telah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, sementara 

buku-buku aslinya yang berbahasa Arab ada di perpustakaan, dan atau tersedia 

dalam perpustakaan digital yang teks aslinya bahkan dapat dicopy-paste. Bahkan 

dalam merujuk, mengutip dan menggunakan buku-buku terjemahan itu, tidak lagi 

mereka kritisi dan bandingkan dengan teks aslinya. Hal ini jelas mengisyaratkan 

pentingnya peningkatan mutu pengajaran bahasa Arab di Jurusan Pendidikan Bahasa 

Arab terutama yang menyangkut metode pembelajaran bahasa Arabnya. 
 

53Abd. Wahid, Mahasiswa semester VIII, wawancara oleh penulis, Makassar, 20 Februari 
2011. 

54Sahariah, Mahasiswa semester VIII, wawancara oleh penulis, Makassar, 21 Februari 2011). 
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c. Penerapan Kurikulum 

Penerapan kurikulum yang peneliti maksud di sini adalah materi 

pembelajaran yang didapatkan selama perkuliahan. Menurut Abd. Rahmat,55 Abd. 

Rahman,56  Wahid,57 Hardi,58 dan Sahriah59  yang peneliti wawancarai ada beberapa 

materi pembelajaran bahasa Arab yang selama ini tidak runtut dan konsikuen. 

Menurut Arif Anwar Nurkamad:  

Selama ini, tidak ada pola penerapan kurikulum yang runtut dari semester 
dasar sampai akhir, misalnya materi tersebut dibagi dalam 2 semester. Pada 
semester awal materinya terbilang cukup rumit sementara pada semester 
selanjutnya materinya justru menurun. Ini disebabkan karena dosen yang 
mengajarkan materi yang sama tersebut berbeda setiap semesternya dengan 
buku pegangan yang berbeda pula. Akibatnya terjadi kerancuan pola 
pembelajaran. Bagi mahasiswa yang berasal dari pondok pesantren 
kemungkinan masih bisa memahami dan mengkategorikan materi-materi 
tersebut. akan tetapi yang fatal adalah mahasiswa yang berasal dari sekolah 
umum.60 
 

 Senada dengan hal di atas, Hafsah mengungkapkan bahwa: 

Materi bahasa Arab pada semester awal itu berbahasa Arab, menggunakan 
bahasa Arab pengantar juga, kesulitan tersebut sangat saya rasakan karena 
saya alumni sekolah umum yang tidak paham sama sekali apa yang 

 
55Abd. Rahmat, Mahasiswa semester VIII, wawancara oleh penulis, Makassar, 21 Februari 

2011. 

56Abd. Rahman Hasanuddin, Mahasiswa semester VIII, wawancara oleh penulis, Makassar, 
17 Februari 2011. 

57Abd. Wahid, Mahasiswa semester VIII, wawancara oleh penulis, Makassar, 20 Februari 
2011.  

 
58 Hardi, Mahasiswa semester VIII, wawancara oleh penulis, Makassar, 25 Februari 2011. 

59Sahariah, Mahasiswa semester VIII, wawancara oleh penulis, Makassar, 21 Februari 2011. 

60Arief Anwar Nurkamad, Mahasiswa semester VIII, wawancara oleh penulis, Makassar, 21 
Februari 2011. 
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disampaikan oleh dosen. Tapi anehnya pada semester selanjutnya tidak 
menggunakan pengantar bahasa Arab lagi. Kalau menurut hemat saya, 
seharusnya untuk mahasiswa lulusan sekolah umum, semester awal jangan 
dulu pakai bahasa pengantar bahasa Arab, karena baru bersentuhan aktif 
dengan bahasa Arab.61  

Lain lagi cerita hasil petikan bincang-bincang lepas dengan beberapa 

mahasiswa semester VI, menurut Syahrul62 dan Fardhan63 pihak Jurusan terkadang 

tidak mempertimbangkan penempatan seorang dosen yang mengajar pada Jurusan 

Pendidikan Bahasa Arab, dosen yang mengajarkan microteaching misalnya, 

seharusnya yang mengajarkan materi tersebut adalah dosen yang tidak hanya 

mengetahui pembuatan dan isi dari RPP berbahasa Indonesia akan tetapi juga 

seharusnya mengetahui pembuatan dan isi dari RPP yang berbahasa Arab sehingga 

mahasiswa tidak kelabakan jika harus membuat materi tersebut. bagi mahasiswa 

yang biasa belajar mandiri maka akan berusaha mencari sendiri, tetapi hal tersebut 

tidak berlaku pada mahasiswa yang memang menghendaki cara pembelajaran yang 

lain. Dampak dari proses pembelajaran seperti ini akan membuat suasana 

pembelajaran yang tidak menyenangkan.   

Begitu juga dengan mata kuliah yang berkaitan dengan penulisan akhir 

(skripsi) yang wajib berbahasa Arab yang seharusnya diajarkan oleh dosen yang 

sangat paham dengan sistem penulisan dan penelitian berbahasa Arab.  

 

61Hafsah, Mahasiswa semester VIII, wawancara oleh penulis, Makassar, 21 Februari 2011. 

62 Syahrul, ketua Himpunan Mahasiswa Jurusan Pendidikan Bahasa Arab/Mahasiswa 
semester VI, wawancara oleh penulis, Samata, 7 Maret 2011.    

63Fardhan, Sekertaris Himpunan Mahasiswa Jurusan Pendidikan Bahasa Arab/Mahasiswa 
semester VI wawancara oleh penulis, Samata, 7 Maret 2011. 
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Menurut Abd. Rahmat: 

Selama ini proses pembelajaran ini tidak sesuai antara penyajian dan tuntutan, 
dalam artian bahwa ketika mahasiswa sudah semester 7 kadang  sudah dituntut 
untuk membuat segala macam yang berbahasa Arab misalnya draft sampai  
skripsi padahal penyajiannya tidak selevel dengan tuntutannya. Kita baru  
diajar merangkai judul nanti pada semester 7\, langsung dituntut untuk buat 
draft. Itu kan tidak relevan.64  

 
Ironis kemudian jika materi tersebut diajarkan dengan sistem yang sangat 

berbeda dengan aplikasi yang dituntut oleh Jurusan. Akibatnya mahasiswa menjadi 

kewalahan dan menjadikan praktek ciplakan sebagai tradisi yang wajib dilakukan. 

d. Fasilitas dan lingkungan  

Fasilitas yang dimaksud di sini adalah buku pegangan untuk dosen dan media 

laboratorium bahasa.  Saleh Syamsuri berpendapat bahwa: 

Selama ini kerancuan pembelajaran yang dikeluhkan oleh sebagian mahasiswa 
itu disebabkan tidak adanya buku daras yang menjadi pegangan dosen yang 
mengajarkan mata kuliah bahasa Arab. Hal tersebut akan menimbulkan 
pembelajaran yang tumpang tindih. Yang seharusnya sudah diajarkan oleh 
seorang dosen diulangi lagi oleh dosen yang lain. Seorang dosen yang ingin 
mengajar yang tanpa buku daras biasanya berikhtiar sendiri membuat buku 
daras tersebut sehingga materi pembelajaran dosen satu dengan yang lain 
berbeda.65 

 
Berdasarkan petikan wawancara di atas diketahui bahwa pada hakikatnya 

siapapun yang mengajarakan itu tidak ada masalah karena materi tersusun rapi. 

Akan tetapi karena belum ada buku panduan yang jelas, biasanya dosen hanya 

 
64Abd. Rahmat, Mahasiswa semester VIII, wawancara oleh penulis, Makassar, 21 Februari 

2011. 

65Saleh Syamsuri, Dosen Bahasa Arab, wawancara oleh penulis  di Kampus II UIN Alauddin 
samata, 8 Maret 2011. 
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melihat kemampuan mahasiswanya, jika mahasiswa tersebut sudah dianggap bisa, 

maka dosen akan melanjutkan ke materi berikutnya. Tanpa melihat urutan-urutan 

pembelajaran seharusnya sehingga ada materi-materi yang harusnya diajarkan pada 

semester tertentu tidak didapatkan oleh mahasiswa. 

Begitupun dengan media pengembangan kemampuan berbicara dan 

mendengarkan seperti laboratorium komputer dan bahasa. Menurut Saharuddin, 

Kendala yang cukup serius pada saat telah terjun ke lapangan adalah tidak 
adanya pembiasaan menggunakan laboratorium bahasa ketika masih duduk 
dibangku kuliah. Untuk mata kuliah istima’ hanya mendengarkan bacaan 
dosen. Sehingga hal ini menjadi kendala yang cukup signifikan takkala terjun 
ke dunia pembelajaran di sekolah.66 

  

Tak dapat dinafikan bahwa saat ini media tersebut bukan lagi hal yang tidak 

boleh ditiadakan sebab tuntutan pembelajaran sudah menyeluruh memaksa 

menggunakan media-media tersebut. Tanpa media tersebut berdampak yang cukup 

serius dikalangan mahasiswa sebagai peminat dan dosen itu sendiri yang terpaksa 

tetap berpegang pada cara atau metode pembelajaran yang lama yang cenderung 

menimbulkan kebosanan di kalangan mahasiswa.  

Menurut hasil wawancara peneliti dengan beberapa mahasiswa yang masih 

aktif kuliah maupun alumni menyatakan penciptaan lingkungan berbahasa Arab itu 

pada dasarnya tetap dimotori oleh pihak Jurusan, walaupun belum sepenuhnya 

menjadi wadah bagi mahasiswa untuk aktif di dalamnya, karena keterbatasan 

 
66Saharuddin, Alumni Jurusan Pendidikan Bahasa Arab, Wawancara By Phone oleh penulis,  

Makassar, 5 Februari 2011. 
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pembiayaan, waktu dan fasilitas yang sangat dibutuhkan sehingga penciptaan 

lingkungan berbahasa itupun tidak intens dan masih sangat jauh dari tujuan yang 

diinginkan. Terlebih lagi kurangnya mahasiswa yang memiliki kesadaran untuk 

menggunakan wadah tersebut sebaik-baiknya.67 

D. Upaya-upaya yang Harus Dilakukan Jurusan Pendidikan Bahasa Arab dalam 

Mengoptimalkan Perwujudan Orientasi Pembelajaran. 

Sejauh ini Ada beberapa upaya yang dilakukan oleh Jurusan Pendidikan 

Bahasa Arab dalam mewujudkan cita-cita Jurusan Pendidikan Bahasa Arab yaitu: 

1. Evaluasi terhadap tujuan pembelajaran Bahasa Arab dan sistem 

pengelompokan 

Selama ini mahasiswa lulusan Pondok Pesantren, Madrasah Aliyah dan 

sekolah umum digabungkan dalam satu ruangan perkuliahan ketika dilakukan proses 

pembelajaran. Sehingga mahasiswa-mahasiswa tersebut belajar bersama-sama dalam 

satu ruang perkuliahan. Padahal pengalaman belajar dan pengetahuan bahasa Arab 

berbeda yang sebenarnya tidak efektif apabila digabungkan dalam satu ruangan 

perkuliahan. Dosen bahasa Arab akan kesulitan dalam merancang pembelajaran dan 

menentukan metode yang sesuai dengan pengalaman pembelajaran mereka.  

Solusi untuk mengatasi masalah ini adalah dilakukan pemisahan ruang 

perkuliahan berdasarkan pengalaman belajar dan pengetahuan bahasa Arab yang 

 
67Fatma, Alumni Jurusan Pendidikan Bahasa Arab, Wawancara By Phone oleh penulis, 

Makassar, 5 Februari 2011. 
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mereka miliki, sehingga memudahkan dosen bahasa Arab merancang kurikulum, 

silabus, materi pembelajaran, metode dan media pembelajaran bahasa Arab. 

Pemisahan yang dimaksud pun  hanya pada materi yang berbahasa Arab, tapi tidak 

untuk materi umum. 

2. Penambahan bahan ajar dan media pembelajaran 

Bahan ajar yang peneliti maksud adalah buku pegangan ajar untuk dosen. Hal 

ini sangat berpengaruh karena mengingat bahwa ketidakteraturan isi dari 

perkuliahan bahasa Arab yang selama ini diterima oleh mahasiswa karena tidak 

adanya semacam pegangan yang bisa membantu para dosen bahasa Arab demi 

terciptanya sistem penyajian mata kuliah yang runtut. 

3. Penciptaan aktifitas belajar yang aktif, inovativ, kreatif, efektif dan 

menyenangkan 

Sebagaimana telah dipaparkan sebelumnya bahwa suasana aktivitas 

pembelajaran memiliki pengaruh yang sangat signifikan dalam memacu mahasiswa 

dalam proses pembelajaran. Adanya aktivitas pembelajaran yang pasif, monoton, 

kurang kreatif dan efektif serta membosankan cenderung menciptakan suatu kendala 

tersendiri bagi mahasiswa khususnya yang menyangkut sikap, minat, dan motivasi 

mereka dalam menggeluti mata kuliah yang berbau bahasa Arab. 

Sangat penting mengupayakan untuk memunculkan motivasi belajar dari 

pihak dosen dan mahasiswa itu sendiri. Dosen seharusnya memiliki kepekaan rasa 

sehingga jeli melihat kondisi psikologi mahasiswa dan menguasai metode mengajar 
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yang inovatif sehingga bisa dengan  leluasa mengalihkan pembelajaran yang 

monoton dan membosankan menjadi menyenangkan. Hal lain yang perlu dilakukan 

adalah memberikan stimulasi kepada mereka tentang urgensi belajar bahasa Arab 

yang dikaitkan dengan tujuan pribadi mereka yang digali dari harapan-harapan 

mereka sebelum belajar bahasa Arab dibangku perkuliahan. Pada awalnya memang 

tujuan tersebut dapat dirumuskan secara instrumental, seperti mudah memperoleh 

pekerjaan dengan bekal kemampuan berbahasa Arab, kemudian diarahkan pada 

motivasi yang bersifat integratif yang lebih luas, seperti mampu memahami 

alqur’an, hadis ataupun kitab-kitab keagamaan yang berbahasa Arab, mampu 

berinteraksi dan berkomunikasi dengan bangsa Arab, atau memahami kebudayaan 

bangsa Arab. 

4. Penguatan peranan mahasiswa sebagai pelaku pembelajaran yang utama 

Berdasarkan wawancara yang dilakukan dengan beberapa mahasiswa bahwa 

diperlukan adanya pertemuan khusus untuk mendiskusikan masalah pengembangan 

pembelajaran yang diinginkan oleh mahasiswa tersebut. hal ini sangat berarti 

mengingat bahwa ketidaksejalannya keinginan mahasiswa dengan proses 

pembelajaran yang terjadi selama ini sangat berpengaruh pada ketidakmampuan dan 

menimbulkan dampak negatif terhadap sekelompok mahasiswa, seperti kurangnya 

motivasi untuk mempelajari mata kuliah tertentu, baik itu matakuliah bahasa Arab 

maupun matakuliah pengayaan seperti materi kewirausahaan. Sebagaian mahasiswa 
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menganggap mata kuliah kewirausahaan itu sangatlah tidak berguna sebab tidak ada 

kaitannya dengan tujuan pembelajaran pada Jurusan.  

 “materi yang disediakan dan diajarkan adalah hal tentang MLM, yang 

menurut hemat saya sangatlah tidak sejalan dengan keinginan kami sebagai calon 

Guru”68  

Keluhan salah satu mahasiswa di atas tidak akan terjadi jika proses negosiasi 

materi dan tujuan dari materi tersebut di jelaskan dan dijabarkan sesuai dengan 

kondisi dan keinginan mahasiswa selaku calon guru. Padahal menurut ketua jurusan 

kewirausaan disajikan utnuk menambah wawasan mahasiswa tentang bagaimana 

menagaplikasikan ilmu pengetahuan yang mereka dapatkan dari Jurusan jika 

nantinya tidak bisa mengajarkannya di sekolah, atau dengan kata lain sebagai 

alternatif lain dalam mendapatkan pekerjaan. Hal tersebut akan sangat menentukan 

jika materi yang disajikan seseuai dengan tujuan semula. 

Di sinilah pentingnya membuka ruang diskusi penyaluran keinginan 

mahasiswa, dosen dan pihak Jurusan. 

5. Merancang kurikulum, materi, metode, dan media pembelajaran yang sesuai 

dengan abilitas mahasiswa. 

Kurikulum bahasa Arab harus dirancang sesuai dengan abilitas mahasiswa 

karena jelas pengalaman belajar dan tingkat kemampuan bahasa Arab mereka 

 
68Abd. Rahman Hasanuddin, Mahasiswa semester VIII, wawancara oleh penulis Makassar, 

17 Februari 2011. 
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berbeda. Mulai dari rumusan tujuan pembelajaran, kompetensi standar, indikator dan 

materi pembelajaran yang berbeda. Setelah kurikulum tersebut tersusun maka 

diperlukan minimal satu atau dua semester untuk mengujicobakan penerapan 

kurikulum terhadap tipologi mahasiswa tersebut. kemudian kurikulum tersebut 

dievaluasi minimal pada lima aspek: 

a. Apakah kurikulum pembelajaran bahasa Arab terlalu mudah atau terlalu 

sukar bagi  mahasiswa Jurusan Pendidikan Bahasa Arab? 

b. Apakah susunan materi pembelajaran logis dan beruntun atau saling tumpang 

tindih? 

c. Apakah metode pembelajaran yang diterapkan dapat mempercepat atau 

malah memperlambat mahasiswa jurusan Pendidikan bahasa Arab menguasai 

kemampuan bahasa Arab dalam konteks keterampilan berbicara, mendengar, 

membaca dan menulis. 

d. Apakah media pembelajaran bahasa Arab yang digunakan mampu 

mendukung proses pembelajaran bahasa Arab menjadi menarik, variatif, 

mengurangi verbalisme dan memperjelas materi pembelajaran bahasa Arab 

atau malah sebaliknya? 

e. Apakah alokasi waktu pembelajaran bahasa Arab untuk semua tipologi 

mahasiswa cukup atau tidak bagi dosen menguraikan materi pembelajaran 

dalam proses pencapaian tujuan pembelajaran pada jurusan pendididikan 

bahasa Arab?  
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6. Melakukan peningkatan kualitas dosen bahasa Arab 

Hasil penelitian ini memang menunjukkan bahwa mahasiswa Jurusan 

Pendidikan Bahasa Arab tidak memandang kemampuan berbahasa Arab dan 

penguasaan materi dosen bahasa Arab sebagai problem pembelajaran bahasa Arab 

yang utama, tetapi hal ini tidak boleh menjadi alasan untuk tidak dilakukannya 

peningkatan kualitas dosen bahasa Arab terutama dalam metode pembelajarannya. 

Hal ini sangatlah penting mengingat bahwa hasil dari upaya tersebut akan sangat 

berdampak positif bagi kondisi pembelajaran di kelas.   

  Di samping itu, jaminan mutu hasil pembelajaran pun perlu didasarkan pada 

pengukuran yang akurat dan spesifik terhadap kinerja yang terjadi dalam 

mewujudkan apa yang diharapkan, sehingga jaminan mutu tersebut benar-benar 

merupakan jaminan atas pencapaian yang nyata. Oleh karena itu, diperlukan pula tes 

kualitas penguasaan bahasa Arab yang terstandar dan tes penguasaan materi ajar 

yang diberlakukan terutama pada dosen yang mengajarkan bahan untuk 

diaplikasikan oleh alumni Jurusan Pendidikan Bahasa Arab. 

Setelah selesai dari perkuliahan ini, diharapkan para mahasiswa Jurusan 

Pendidikan Bahasa Arab memiliki seperangkat pemahaman dan kemampuan 

mempraktekkan mengajar secara komprehensip tentang suatu kegiatan/aktivitas 

yang memungkinkan terjadinya kegiatan belajar mengajar dalam suatu situasi dan 

kondisi, di mana siswa dapat berinteraksi dengan guru dan/atau bahan pembelajaran 
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di tempat tertentu yang telah diatur dalam rangka mencapai tujuan dengan 

melibatkan beberapa komponen instruksional. 

Keseluruhan solusi yang diketengahkan seharusnya diterapkan secara 

simultan dan komprehensif mengingat kompleksnya problematika pembelajaran 

bahasa Arab pada Jurusan Pendidikan Bahasa Arab. Implementasi solusi yang 

bersifat parsial, hanya satu atau beberapa aspek saja tidak akan menyelesaikan 

secara tuntas problematika pembelajaran bahasa Arab pada Jurusan Pendidikan 

Bahasa Arab. Hal ini tentu membutuhkan kerjasama semua civitas akademika, pihak 

Jurusan, dosen pengajar, dan mahasiswa Jurusan Pendidikan Bahasa Arab itu sendiri, 

demi mewujudkan tujuan pembelajaran bahasa Arab yang ingin dicapai oleh Jurusan 

Pendidikan Bahasa Arab.  
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BAB V 

PENUTUP 

 

 
A. Kesimpulan 

Berdasarkan uraian dan penjelasan dari bab per bab dari tesis yang berjudul 

“Orientasi Pembelajaran Bahasa Arab pada Jurusan Pendidikan Bahasa Arab UIN 

Alauddin Makassar” , maka penulis menarik kesimpulan sebagai berikut: 

1. Secara umum tujuan pembelajaran bahasa Arab pada Jurusan Pendidikan Bahasa 

Arab berorientasi pada tiga hal yaitu tujuan pembelajaran bahasa Arab yang 

bersifat pedagogi, yaitu bahasa Arab dipelajari sebagai pengetahuan dan 

keterampilan yang akan diajarkan kepada orang lain, tujuan pembelajaran 

bahasa Arab yang bersifat komunikatif-integratif, yaitu bahasa Arab dipelajari 

sebagai alat komunikasi sehari-hari baik dalam bentuk lisan maupun tulisan, dan 

tujuan pembelajaran bahasa Arab yang bersifat instrumental, yaitu bahasa Arab 

sebagai alat untuk memahami referensi keIslaman yang berbahasa Arab. 

2. Tujuan pembelajaran bahasa Arab terwujud dari keselarasan komponen 

pembelajaran yang ada pada Jurusan pendidikan Bahasa Arab mulai dari tingkat 

kapabilitas dosen dan banyaknya mahasiswa yang berasal dari pondok 

pesantren, ditambah lagi cakupan kurikulum yang sudah terbilang cukup padat 

dan mencakup empat unsur kemahiran yang menjadi sasaran dari proses 

pembelajaran yang diinginkan. Di samping itu tidak bisa dipungkiri bahwa 
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masih terlalu banyak hal yang menjadi penghambat capaian tujuan pembelajaran 

tersebut, di antaranya berasal dari sistem dan metodologi pembelajaran yang 

terlalu monoton dan tidak memberi ransangan yang positif agar mahasiswa 

lebih tertantang untuk menjadi pengkaji dan pemerhati bahasa Arab. Terlebih 

lagi sistem pengelompokkan mahasiswa yang tidak sesuai dengan tingkat 

kemampuan mahasiswa tersebut. Media dan lingkungan juga menjadi faktor 

penghambat lainnya.  

3. Pihak Jurusan Pendidikan Bahasa Arab telah dan masih terus melakukan upaya 

pembenahan terhadap hal-hal yang dianggap menjadi kendala dalam proses 

pencapaian tujuan pembelajaran bahasa Arab pada Jurusan Pendidikan Bahasa 

Arab. Diantara upaya-upaya tersebut adalah:  

a. Evaluasi terhadap tujuan pembelajaran dan sistem pengelompokan 

b. Penambahan media dan bahan ajar 

c. Penciptaan aktifitas belajar yang aktif, inovativ, kreatif, efektif dan 

menyenangkan 

d. Penguatan peranan mahasiswa sebagai pelaku pembelajaran yang utama 

e. Merancang kurikulum, materi, metode, dan media pembelajaran yang sesuai 

dengan abilitas mahasiswa. 

f. Melakukan peningkatan kualitas dosen bahasa Arab 
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B. Implikasi 

Secara teoritis, temuan-temuan hasil penelitian ini diharapkan dapat 

memperkaya khazanah intelektual khususnya yang ada di Jurusan Pendidikan Bahasa 

Arab dan pada Universitas pada umumnya, serta dapat memberi manfaat dan kontribusi 

dalam peningkatan mutu pendidikan dan pengembangan pembelajaran bahasa Arab.  

Penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi sumber yang signifikan dalam 

memasok informasi dan rekomendasi bagi Jurusan Pendidikan Bahasa Arab di masa 

yang akan datang. Selain itu, penelitian ini diharapkan menjadi acuan bagi Jurusan 

Pendidikan Bahasa Arab dalam pengambilan kebijakan yang sesuai dengan visi dan 

misi Jurusan agar dapat menjadi salah satu aset terbesar dan penting dalam memajukan 

nama Universitas di masa yang akan datang.  
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PEDOMAN WAWANCARA I 

 

1. Bagaimana tujuan  Pembelajaran Bahasa Arab yang diusung oleh Jurusan? 

2. Bagaimana kebijakan Jurusan Pendidikan Bahasa Arab  dalam kaitannya dengan 

a. kurikulum pengajaran bahasa Arab  

b. sistem rekruitmen mahasiswa 

c. penetapan dosen pengajar bahasa Arab 

d. penyediaan sarana prasarana pembelajaran bahasa Arab 

3. Secara umum bagaimana kondisi Jurusan Pendidikan Bahasa Arab sekarang 

dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya? 

4. Apakah ada kendala yang dihadapi oleh Jurusan Pendidikan Bahasa Arab mengenai 

a. Kurikulum 

b. Mahasiswa 

c. Dosen 

d. Sarana prasarana 

5. Bagaimana upaya-upaya yang dilakukan oleh Jurusan Pendidikan Bahasa Arab dalam 

meningkatkan kualitas pembelajaran bahasa Arab sesuai dengan orientasi yang diusung 

a. Kurikulum 

b. Dosen  

c. Mahasiswa 

d. Sarana prasarana 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PEDOMAN WAWANCARA II 

 

1. Mata kuliah apa yang bapak/ibu ajarkan? 

2. Sudah berapa lama bapak mengajarkan mata kuliah tersebut? 

3. Apakah ada metode khusus dalam mengajarkan mata kuliah tersebut? Bagaimana? 

4. Secara umum, apakah ada kendala yang bapak/ibu hadapi dalam mengajarkan mata 

kuliah tersebut? 

5. Pada dasarnya bagaimana tujuan pembelajaran bahasa Arab pada Jurusan Pendidikan 

Bahasa Arab? 

6. Bagaimana pendapat bapak/ibu tentang: 

a. Kurikulum pembelajaran bahasa Arab 

b. Dosen bahasa arab (penguasaan materi dan metodologi)  

c. Mahasiswa  

d. Sarana prasarana pembelajaran bahasa Arab 

e. Lingkungan pembelajaran bahasa Arab 

7. Apakah keseluruhan komponen di atas (point 6) sudah benar-benar mendukung 

terwujudnya tujuan pembelajaran bahasa Arab pada Jurusan Pendidikan Bahasa Arab? 

8. Berdasarkan pengalaman bapak/ibu, selama ini apakah kurikulum dan silabus 

pembelajaran bahasa Arab sudah sesuai dengan tuntutan kebutuhan lulusan dikaitkan 

dengan perkembangan sekarang? 

9. Bagaimana upaya-upaya yang dilakukan oleh Jurusan dalam mewujudkan tujuan 

pembelajaran bahasa Arab, menurut analisa bapak/ibu? 

10. Apakah ada program khusus untuk mengembangkan kualitas pembelajaran bahasa Arab 

yang dicanangkan oleh Jurusan? Untuk dosen dan mahasiswa? 

11. Saran untuk a. Jurusan, b. Dosen  c. Kurikulum dan d. Mahasiswa. 

 

 

 

 

 

 



PEDOMAN WAWANCARA III 

 

1. Apa latar belakang pendidikan anda sebelum masuk di Jurusan Pendidikan Bahasa Arab? 

2. Apa tujuan utama anda masuk Jurusan Pendidikan Bahasa Arab? 

3. Bagaimana pendapat anda tentang Jurusan Pendidikan Bahasa arab? 

4. Bagaimana sistem pembelajaran bahasa arab pada Jurusan Pendidikan Bahasa Arab?  

5. Sejauh yg anda ketahui, apa sebenarnya tujuan pembelajaran bahasa arab pada Jurusan 

Pendidikan Bahasa Arab? 

6. Apakah tujuan tersebut mencakup 4 unsur kemahiran? 

7. Bagaimana pendapat anda mengenai dosen pembelajaran bahasa Arab? 

8. Bagaimana pendapat anda tentang kurikulum bahasa Arab? 

9. Bagaimana pendapat anda tentang metode dan media pembelajaran bahasa Arab? 

10. Bagaimana pendapat anda tentang mahasiswa Jurusan Pendidikan Bahasa Arab?  

11. Bagaimana pendapat anda tentang lingkungan pembelajaran bahasa Arab? 

12. Tanggapan dan saran anda untuk Jurusan Pendidikan Bahasa Arab? 
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