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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB DAN SINGKATAN 

 

A. Transliterasi Arab-Latin 

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat 

dilihat pada tabel berikut: 

1. Konsonan 

 

Huruf 

Arab 
Nama Huruf Latin Nama 

 alif tidak dilambangkan tidak dilambangkan ا

 ba b be ب

 ta t te ت

 ṡa ṡ es (dengan titik di atas) ث

 jim j je ج

 ح
ḥa ḥ 

ha (dengan titik di 

bawah) 

 kha kh ka dan ha خ

 dal d de د

 ذ
żal ż 

zet (dengan titik di 

atas) 

 ra r er ر

 zai z zet ز

 sin s es س

 syin sy es dan ye ش

 ṣad ṣ es (dengan titik di ص



 

 

xi 

 

 

bawah) 

 ض
ḍad ḍ 

de (dengan titik di 

bawah) 

 ط
ṭa ṭ 

te (dengan titik di 

bawah) 

 ظ
ẓa ẓ 

zet (dengan titik di 

bawah) 

 ain‘ ع
‘ 

apostrof terbalik 

 gain g ge غ

 fa f ef ؼ

 qaf q qi ؽ

 kaf k ka ؾ

 lam l el ؿ

 mim m em ـ

 nun n en ف

 wau w we ك

 ha h ha ق

 hamzah ء
, 

apostrof 

 ya y ye م

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

apapun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (
,
). 
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2. Vokal 

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

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

lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut: 

 

Tanda Nama Huruf Latin Nama 

 fatḥah a a اَ 

 kasrah i i اَ 

 ḍammah u u اَ 

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara 

harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu: 

 

Tanda Nama Huruf Latin Nama 

 fatḥah dan yā’ ai a dan i ىَىْ 

 fatḥah dan wau au a dan u ىػَوْ 

Contoh  : 

 kaifa :  كَي فَْ
 haula :  ىَو ؿَْ 
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3. Maddah 

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, 

transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu: 

 

Harakat dan Huruf Nama 
Huruf dan 

Tanda 
Nama 

ْ لََ ْا / … ََ … 
fatḥah dan alif 

atau yā’ 
ā 

a dan garis di 

atas 

 kasrah dan yā’ ī ىِىْ 
i dan garis di 

atas 

وْ ىػْ   ḍammah dan wau ū 
u dan garis di 

atas 

Contoh  : 

 māta :  مَاتَْ
رَمَىْ   : ramā 
قِي لْ ْ   : qīla 

يََ و تْ ْ   : yamūtu  
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4. Tā’ Marbūṭah 

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

atau mendapat harakat fatḥah, kasrah, dan ḍammah, transliterasinya adalah (t). 

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

adalah (h). 

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

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

marbūṭah itu transliterasinya dengan ha (h). 

Contoh  :  

ؿِْارَكَضَة ْا لَأط فَْْ  : rauḍah al-aṭfāl 
الَ مَدِيػ نَة ْا لفَاضِلَةْ ْ  : al-madīnah al-fāḍilah 

مَةْ  ك   al-ḥikmah :  اَلِْ 
5. Syaddah (Tasydīd) 

Syaddah atau tasydīd yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan 

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

huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah. 

Contoh :  

 rabbanā :  رَبػَّنَا
نَا  najjainā :  نَََّيػ 
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6. Kata Sandang 

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

lam ma’rifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasikan 

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

qamariyah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. 

Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan 

garis mendatar (-).  

Contoh  : 

 al-falsafah :  الَ فَل سَفَةْ 

 al-bilādu :  الَ بِلَادْ 
7. Hamzah 

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

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

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

Contoh   : 

a. Hamzah di awal  
مِر تْ أْ      : umirtu 

b. Hamzah di tengah  
فَْ  ta’murūna :    تأَ م ر ك 

c. Hamzah di akhir 

ءْ  :ْ   شَي  syai’un 
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8. Penulisan Kata Arab yang Lazim Digunakan dalam Bahasa Indonesia 

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

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

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

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

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

Misalnya, kata al-Qur’an (dari al-Qur’ān), Alhamdulillah dan munaqasyah. Namun, 

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

ditransliterasi secara utuh.  

Pada dasarnya setiap kata, baik fi‘il, isim maupun huruf, ditulis terpisah. 

Bagi  kata-kata  tertentu  yang  penulisannya  dengan  huruf  Arab  yang  sudah 

lazim  dirangkaikan  dengan  kata  lain  karena  ada  huruf  atau  harakat  yang 

dihilangkan,  maka  dalam  transliterasinya  penulisan  kata  tersebut  bisa dilakukan 

dengan dua cara; bisa terpisah per kata dan bisa pula dirangkaikan. 

Contoh   :  

Fī Ẓilāl al-Qur’ān 
Al-Sunnah qabl al-tadwīn 

9. Lafẓ al-Jalālah (الله) 

Kata ‚Allah‛ yang didahului partikel seperti huruf jar dan huruf lainnya atau 

berkedudukan sebagai muḍāf ilaih (frase nominal), ditransliterasi tanpa huruf 

hamzah.  

Contoh  : 

:ْْ   دِي ن ْاللِْ dīnullāh 
:ْ       باِ اللِْ  billāh  
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Adapun tā’ marbūṭah di akhir kata yang disandarkan kepada lafẓ al-jalālah, 

ditransliterasi dengan huruf (t). 

Contoh  : 

اللِْْفِ ْرَحْ َةِْ :ْ   ى مْ   hum f ī raḥmatillāh 
10. Huruf Kapital 

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

transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf 

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

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

bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh 

kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama 

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

maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). 

Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang 

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

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

Contoh      : 

Wa mā Muḥammadun illā rasūl 
Inna awwala baitin wuḍi’a linnāsi lallażī bi Bakkata mubārakan 
Syahru Ramaḍān al-lażī unzila f īh al-Qur’ān 
Naṣīr al-Dīn al-Ṭūsī 
Abū Naṣr al-Farābī 
Al-Gazālī 
Al-Munqiż min al-Ḍalāl 
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B. Daftar Singkatan 

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah: 

swt.  = subḥānahū wa ta‘ālā 

saw.  = ṣallallāhu ‘alaihi wa sallam 

a.s.  = ‘alaihi al-salām 

H   = Hijrah 

M   = Masehi 

SM  = Sebelum Masehi 

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

w.   = Wafat tahun 

QS .../...:4  = QS al-Baqarah/2:4 atau QS Āli ‘Imrān/3:4 

HR  = Hadis Riwayat 

Untuk karya ilmiah berbahasa Arab, terdapat beberapa singkatan berikut: 

=صفحةْْْْْْْْْ   ص  

 بدكفْمكافْ= دـ
صلىْاللْعليوْكسلمْ=ْْْ صلعم  
 طبعةْ= ط
 بدكفْناشرْ= دف
الىْاخرهْ=\الىْاخرىا الخ  
 جزءْ= ج
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ABSTRAK 

 

Nama : SITTI NUR’AMIDAH 

NIM : 80400219004 

Program Studi : Pendidikan Bahasa Arab 

Judul Tesis  : Minat dan Kesulitan Belajar Bahasa Arab Peserta Didik serta 

Faktor Penyebabnya di MTsN 1 Bone 

 

Mata pelajaran bahasa Arab merupakan mata pelajaran yang dianggap sukar. 

Hal tersebut merupakan sebuah problema bagi peserta didik yang diharapkan menjadi 

generasi yang memahami ajaran Islam yang terkandung dalam alquran dan hadis. 

Rumusan masalah dalam tesis ini yaitu bagaimana minat belajar bahasa Arab dan 

bagaimana kesulitan belajar bahasa Arab serta apa faktor penyebab minat dan 

kesulitan belajar bahasa Arab. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui minat 

belajar bahasa Arab dan mengetahui kesulitan belajar bahasa Arab serta mengetahui 

faktor penyebab minat dan kesulitan belajar bahasa Arab. Berdasarkan tempat 

penelitian maka jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan. Berdasarkan 

pendekatan penelitian maka jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Dilihat 

dari segi pendekatan kualitatif maka metode pengumpulan data dalam penelitian ini 

dikumpulkan dengan cara melakukan observasi, wawancara dan dokumentasi. Dalam 

penelitian ini, yang menjadi sumber data primer adalah pendidik, peserta didik, 

kepala madrasah dan para wakil kepala madrasah. Sedangkan yang menjadi sumber 

data sekunder adalah data yang berasal dari dokumentasi dan bahan referensi yang 

relevan dengan penelitian ini. 

Hasil dari tesis ini adalah peserta didik MTsN 1 Bone memiliki minat yang 

rendah terhadap pelajaran bahasa Arab. Kesulitan belajar bahasa Arab terlihat dari 

aspek kognitifnya. Yaitu kurangnya jumlah peserta didik yang memahami pelajaran 

bahasa Arab yang paling dasar dan kurangnya pemahaman dalam penghapalan 

mufradat. Faktor penyebab minat dan kesulitan belajar bahasa Arab adalah dasar 

pengetahuan bahasa Arab, paradigma terhadap pelajaran bahasa Arab, pemahaman 

terhadap pelajaran bahasa Arab, motivasi untuk belajar bahasa Arab, faktor 

lingkungan, penghafalan mufradat, kurikulum, praktik berbahasa Arab, dan alokasi 

waktu pelajaran. 

Saran penulis adalah peserta didik kelas VII, VIII dan IX sebaiknya diberikan 

porsi yang lebih untuk materi qawā’id dalam pelajaran bahasa Arab. Pemberian 

materi qawā’id memudahkan peserta didik untuk memahami alur pelajaran bahasa 

Arab. Di samping memberikan materi qawā’id, peserta didik tetap diwajibkan untuk 

menghapal mufradat.  

 

 

 

Kata Kunci: Minat, Kesulitan, Faktor, Belajar, bahasa Arab, Peserta Didik 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Pendidikan merupakan hal yang urgen bagi setiap manusia. Tanpa eksistensi 

pendidikan, manusia tidak akan memperoleh ilmu pengetahuan karena pendidikan 

merupakan media untuk memperoleh ilmu pengetahuan. Rasulullah saw. bersabda: 

ثَ نَا ابْنُ وَىْبٍ عَنْ يوُنُسَ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ قَالَ حُُيَْدُ بْنُ عَبْ  ثَ نَا سَعِيدُ بْنُ عُفَيٍْْ قَالَ حَدَّ دِ الرَّحَُْنِ حَدَّ
عْتُ ا عْتُ مُعَاوِيةََ خَطِيبًا يَ قُولُ سََِ ينِ سََِ رًا يُ فَقِّهْوُ فِ الدِّ لنَّبَِّ صَلَّى اللَّوُ عَلَيْوِ وَسَلَّمَ يَ قُولُ مَنْ يرُدِْ اللَّوُ بِوِ خَي ْ

ةُ قَائمَِةً عَلَى أمَْرِ اللَّوِ لََ يَضُرُّىُمْ مَ  اَ أنَاَ قَاسِمٌ وَاللَّوُ يُ عْطِي وَلَنْ تَ زَالَ ىَذِهِ الْْمَُّ يأَْتَِ أمَْرُ  نْ خَالَفَهُمْ حَتَّّ وَإِنََّّ
 .)رَوَاهُ الْبُخَارىِْ( اللَّوِ 

Terjemahnya: 

Telah menceritakan kepada kami Sa'id bin 'Ufair telah menceritakan kepada 
kami Ibnu Wahab dari Yunus dari Ibnu Syihab berkata; Humaid bin 
Abdurrahman berkata; Aku mendengar Mu'awiyyah memberi khutbah untuk 
kami, dia berkata; Aku mendengar Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda; 
"Barangsiapa yang Allah kehendaki menjadi baik maka Allah faqihkan dia 
terhadap agama. Aku hanyalah yang membagi-bagikan sedang Allah yang 
memberi. Dan senantiasa ummat ini akan tegak di atas perintah Allah, mereka 
tidak akan celaka karena adanya orang-orang yang menyelisihi mereka hingga 
datang keputusan Allah" (HR. Bukhari).

1
 

Salah satu keutamaan orang yang menuntut ilmu ialah Allah menghendaki 

bagi orang tersebut kebaikan. Ketika Allah menghendaki seseorang menjadi baik atau 

diliputi dengan kebaikan maka Allah memberikan ia pemahaman dalam hal agama. 

Seseorang yang menuntut ilmu senantiasa mengharapkan pemahaman. Keinginan 

untuk memahami merupakan jalan yang Allah berikan kepada seseorang untuk 

mampu berbuat baik.  
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Menuntut ilmu adalah kewajiban bagi setiap muslim. Tanpa memiliki ilmu, 

seseorang akan sulit untuk menerima kebenaran. Seseorang yang memiliki ilmu dapat 

memahami hal-hal yang baik dan yang buruk. Dengan memiliki ilmu seseorang akan 

memahami makna ajaran agama yang mereka anut. 

Ilmu pengetahuan merupakan hasil peradaban umat manusia yang nantinya 

akan mengalami perkembangan dan kemajuan secara terus-menerus. Dalam 

perkembangannya, ilmu pengetahuan diajarkan dan diwariskan secara turun-temurun 

dari generasi ke generasi yang prosesnya terjadi di dalam dunia pendidikan dan akan 

melahirkan sebuah disiplin ilmu yang baru.  

Dalam dunia pendidikan dan pembelajaran dibutuhkan eksistensi pendidik 

dan peserta didik. Pewarisan ilmu pengetahuan dapat dilakukan selama proses 

pembelajaran berlangsung antara pendidik dan peserta didik sehingga tercipta sebuah 

proses pembelajaran.  

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang 

Sistem Pendidikan Nasional, disebutkan bahwa pendidik adalah tenaga kependidikan 

yang berkualifikasi sebagai guru, dosen, konselor, pamong belajar, widyaiswara, 

tutor, instruktur, fasilitator, dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya, serta 

berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan. Sementara peserta didik adalah 

anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses 

pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu.
2
 

                                                             
2
Republik Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang 

Sistem Pendidikan Nasional, Bab I, Pasal 1, Ayat 6 dan 4, h. 2.   
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Proses pembelajaran adalah interaksi antara pendidik dan peserta didik. 

Dalam interaksi tersebut pendidik menyampaikan materi kepada peserta didik dan 

peserta didik menanggapi materi yang disampaikan.  

Pada dasarnya, pendidikan memiliki arti yang lebih luas dibanding 

pembelajaran dan pembelajaran merupakan bagian dari pendidikan. Pendidikan 

adalah upaya pendewasaan manusia melalui proses pengajaran. Pembelajaran adalah 

proses belajar dan mengajar yang dilakukan antara peserta didik dan pendidik. 

Pengajaran adalah upaya yang dilakukan pendidik untuk menyampaikan pengetahuan 

kepada peserta didik. 

Pendidikan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 

2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional adalah usaha sadar dan terencana untuk 

mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif 

mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, 

pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang 

diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.
3
 

Sekolah maupun madrasah merupakan lembaga pelaksana proses 

pembelajaran atau biasa juga disebut dengan lembaga pendidikan. Selain itu, sekolah 

dan madrasah merupakan tempat pembentukan karakter dan tempat untuk menunjang 

perkembangan kognitif, afektif dan psikomotorik peserta didik.  

Belajar adalah sebuah proses yang membutuhkan peran pendidik untuk 

memberikan materi pelajaran dan memberikan kesempatan kepada peserta didik 

untuk berkembang sesuai dengan minatnya. Bagi pendidik dan peserta didik belajar 
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Republik Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang 

Sistem Pendidikan Nasional, Bab I, Pasal 1, Ayat 1, h. 1-2.  
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merupakan hal yang tidak asing dalam dunia pendidikan baik di lembaga pendidikan 

formal, nonformal, maupun informal. 

Lembaga  pendidikan formal di Indonesia meliputi jenjang pendidikan dasar, 

pendidikan menengah dan pendidikan tinggi. Jenjang pendidikan dasar meliputi SD 

(Sekolah Dasar) dan MI (Madrasah Ibtidaiyyah) atau bentuk lain yang sederajat 

serta SMP (Sekolah Menengah Pertama) dan MTs (Madrasah Tsanawiyah) atau 

bentuk lain yang sederajat. Jenjang pendidikan menengah meliputi SMA (Sekolah 

Menengah Atas), MA (Madrasah Aliyah), SMK (Sekolah Menengah Kejuruan) dan 

MAK (Madrasah Aliyah Kejuruan) atau bentuk lain yang sederajat. Jenjang 

pendidikan tinggi meliputi pendidikan akademik, pendidikan vokasi dan pendidikan 

profesi/spesialis. 

Pendidikan akademik mencakup pendidikan sarjana (S1), magister atau 

master (S2) dan doktor (S3). Pendidikan vokasi mencakup pendidikan diploma I 

(D1), diploma II (D2), diploma III (D3) dan diploma IV (D4). Pendidikan 

profesi/spesialis adalah sistem pendidkan tinggi yang hanya dapat ditempuh setelah 

menyelesaikan program pendidikan sarjana untuk dapat menguasai skill set spesifik 

yang dibutuhkan untuk menjajal profesi yang relevan. 

Berlangsungnya sebuah pendidikan baik pendidikan formal, nonformal 

maupun informal tentu memiliki kendala atau kesulitan dalam proses 

perkembangannya. Kendala tersebut menjadi sebuah problematika dalam dunia 

pendidikan, baik problematika yang berasal dari dalam maupun yang berasal dari luar 

pendidikan.  

Pada jalur pendidikan formal, problematika yang kerap kali ditemukan di 

sekolah maupun di madrasah adalah masalah kesulitan belajar. Faktor penyebab 
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kesulitan belajar tersebut umumnya disebabkan oleh minat belajar peserta didik. 

Selain minat, penyebab lain kesulitan belajar yaitu motivasi, bakat, sikap, intelegensi, 

fisiologis, lingkungan, tenaga pendidik dan lain sebagainya.
4
 

Di lembaga pendidikan formal pada jenjang pendidikan dasar, ajaran agama 

Islam di Indonesia secara spesifik diajarkan di Madrasah Tsanawiyah (MTs). Di MTs, 

pelajaran agama memiliki porsi yang lebih banyak dibanding di SMP. Salah satu 

mata pelajaran agama yang terdapat di MTs yaitu bahasa Arab. Akan tetapi, 

meskipun pelajaran bahasa Arab diajarkan di MTs, pelajaran bahasa Arab merupakan 

mata pelajaran yang dianggap sukar oleh peserta didik.  

Di Indonesia, pelajaran bahasa Arab dapat ditemukan mulai dari tingkatan 

terkecil hingga tingkatan terbesar, yaitu mulai dari Madrasah Ibtidaiyyah, Madrasah 

Tsanawiyah, Madrasah Aliyah, hingga di Perguruan Tinggi. Dalam tesis ini, peneliti 

memilih menjadikan pelajaran bahasa Arab sebagai objek penelitian karena adanya 

asumsi bahwa peserta didik menganggap bahwa mata pelajaran bahasa Arab adalah 

mata pelajaran yang sukar dipelajari. 

Agama Islam memiliki dua sumber pokok ajaran yaitu alquran dan hadis. 

Kedua sumber pokok ajaran tersebut tertulis dengan tulisan Arab dalam 

menyampaikan firman Allah swt. Oleh karena itu bahasa Arab dan alquran tidak 

dapat dipisahkan. Bahasa Arab merupakan bahasa yang memiliki kosakata terbanyak 

dibanding bahasa lain. Turunnya alquran dalam tulisan bahasa Arab merupakan suatu 

keistimewaan tersendiri.  

Bahasa Arab memiliki keistimewaan dibanding bahasa lain yaitu satu kata 

bahasa Arab jika berubah salah satu hurufnya maka dapat menghasilkan kata dan arti 
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Rohmalina Wahab, Psikologi Belajar, Edisi I (Cet. II; Jakarta: Rajawali Pers, 2016), h. 26.  
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yang baru. Dengan kekayaan kosakata tersebut, maka bahasa Arab merupakan bahasa 

yang sesuai untuk menyampaikan firman Allah swt. kepada seluruh umat manusia. 

Allah swt. menurunkan alquran melalui perantara malaikat Jibril yang 

disampaikan kepada Nabi yang terakhir yakni Nabi Muhammad saw. Turunnya 

Alquran tidak berwujud buku, tapi berupa suara malaikat Jibril yang menirukan 

Kalamullah (perkataan Allah swt.), dan penyampain alquran tidak sekaligus 

melainkan secara bertahap atau berangsur-angsur.
5
 Dengan demikian, sebuah 

kekeliruan jika memikirkan bahwa malaikat Jibril turun membawa sebuah buku yang 

bertuliskan ayat-ayat alquran.  

Alquran tertulis dengan tulisan Arab dan terdiri dari 6.236 ayat, 30 juz, dan 

114 surah. Bahasa alquran adalah bahasa Arab. Bahasa Arab dipilih oleh Allah swt. 

karena mempunyai banyak kelebihan dibanding bahasa lain yaitu bahasa Arab 

merupakan bahasa yang abadi dan bahasa Arab merupakan bahasa yang kaya dengan 

kosa kata.
6
 Sebagaimana firman Allah swt. dalam QS. Yusuf/12: 2: 

                    

Terjemahnya:  

Sesungguhnya Kami menurunkannya berupa alquran dengan berbahasa Arab, 
agar kamu memahaminya (QS. Yusuf/12:2).

7
 

 

                                                             
5
Republika.co.id, “Alquran Turun kepada Rasulullah Lewat Suara Malaikat Jibril”, Situs 

Resmi M.Republika.co.id.https://www.republika.co.id/berita/qazcej366/alquran-turun-kepada-

rasulullah-lewat-suara-malaikat-jibril/ (24 Juni 2021). 

6
Republika.co.id, “Dua Alasan Kenapa Alquran Berbahasa Arab”, Situs Resmi 

M.Republika.co.id.https://www.republika.co.id/berita/qbqpkc366/dua-alasan-kenapa-alquran-

berbahasa-arab/ (25 Juni 2021).  

7
Kementerian Agama RI, Al-Qur’ān dan Tafsirnya, Jilid IX (Cet. III; Jakarta: Dapartemen 

Agama RI, 2009). 
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https://www.republika.co.id/berita/qbqpkc366/dua-alasan-kenapa-alquran-berbahasa-arab/
https://www.republika.co.id/berita/qbqpkc366/dua-alasan-kenapa-alquran-berbahasa-arab/
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Pada ayat di atas, disebutkan bahwa alquran diturunkan dengan bahasa Arab. 

Turunnya alquran dengan menggunakan bahasa Arab tidak terlepas dari kelebihan 

bahasa Arab yaitu satu kata dalam bahasa Arab memiliki banyak makna dalam 

bahasa lain. Dengan kelebihan tersebut maka bahasa Arab mampu untuk 

menyampaikan firman Allah swt. agar dapat dipahami oleh seluruh umat manusia.  

Bahasa Arab dan alquran bagaikan dua sisi mata uang yang tidak dapat 

dipisahkan. Dengan mempelajari bahasa Arab maka seseorang akan mudah untuk 

mempelajari, menguasai dan memahami isi alquran. Begitu juga sebaliknya dengan 

mempelajari alquran berarti seseorang sedang mempelajari bahasa Arab.
8
 Sebagai 

warga negara Indonesia yang beragama Islam maka sebaiknya mempelajari bahasa 

Arab karena bahasa Arab merupakan bahasa alquran. Dengan mempelajari bahasa 

Arab maka dapat dipahami makna ajaran Islam yang terkandung di dalam alquran.  

Di Indonesia, bahasa Arab tergolong ke dalam bahasa asing yang sejajar 

dengan bahasa asing lainnya seperti bahasa Inggris, bahasa Jepang, bahasa Jerman, 

bahasa Cina, bahasa Prancis, dan bahasa-bahasa asing lainnya. Di lembaga 

pendidikan formal khususnya di madrasah, bahasa Arab dijadikan sebagai sebuah 

mata pelajaran.  

Pelajaran bahasa Arab memiliki beberapa urgensi. Pertama, pelajaran bahasa 

Arab dalam pendidikan Islam merupakan hal penting karena sumber asli ajaran Islam 

yaitu alquran dan hadis tertulis dalam bahasa Arab. Kedua, kitab-kitab karya ulama 

besar yang memiliki pengaruh terhadap pemikiran Islam terutama di bidang tafsir, 

hadis, fiqih, aqidah dan tasawuf ditulis dalam bahasa Arab. Ketiga, kajian ilmu 
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Tayar Yusuf, Metodologi Pengajaran Agama dan Bahasa Arab (Cet. II; Jakarta: Raja 

Grafindo Persada, 1997), h. 188. 
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keislaman semakin berbobot jika mengambil rujukan yang berbahasa Arab. Keempat, 

realitas kekikinian di kalangan cendekiawan muslim terutama di Indonesia semakin 

menipis dalam mengkaji ilmu keislaman yang berbasis bahasa Arab. 

Bahasa Arab merupakan sebuah kebutuhan bagi bangsa Indonesia yang 

mayoritas beragama Islam. Bahasa Arab merupakan bahasa terkaya dari sekian 

banyak bahasa yang ada di dunia. Bahasa Arab adalah bahasa alquran dan hadis yang 

merupakan sumber hukum ajaran Islam sehingga tanpa memahaminya maka akan 

sulit untuk mengetahui dan memahami isi dan makna dari alquran dan hadis.  

Selain untuk mengetahui dan memahami isi dan makna ajaran alquran dan 

hadis, bahasa Arab juga memiliki fungsi lain yaitu sebagai alat komunikasi, alat 

penghubung antar bangsa, alat pengembangan bahasa Indonesia serta pengembangan 

ilmu pengetahuan dan teknologi. 

Pada tingkat MTs, pelajaran bahasa Arab menjadi mata pelajaran yang 

dianggap sukar oleh peserta didik, hal tersebut dikarenakan bahasa Arab bukan 

merupakan bahasa ibu. Hal tersebut merupakan sebuah problema bagi peserta didik 

yang akan diharapkan mampu menjadi generasi yang memahami kandungan ajaran 

Islam yang termuat di dalam alquran dan hadis. 

Bahasa Arab merupakan bahasa pengantar untuk memahami ajaran Islam. 

Dengan bahasa Arab, ajaran Islam dapat dipahami secara benar dan mendalam dari 

sumber utamanya, yaitu alquran dan hadis serta literatur-literatur pendukungnya yang 

berbahasa Arab seperti kitab tafsir dan syarah hadis.
9
 Dengan demikian peserta didik 

yang telah memiliki dasar bahasa Arab maka mereka telah memiliki modal ketika 
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Menteri Agama Republik Indonesia, Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 

000912 Tahun 2013 tentang Kurikulum Madrasah 2013 Mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam dan 

Bahasa Arab, Bab III, Standar Isi Pendidikan Agama Islam dan Bahasa Arab di Madrasah.    
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hendak melanjutkan pendidikan ke jenjang perguruan tinggi keagamaan dan ketika 

ingin mengambil studi yang berbasis agama. Peserta didik tersebut akan lebih mudah 

untuk memahami kandungan ajaran Islam yang berasal dari sumber aslinya dan 

memiliki modal untuk menjadi seorang ulama maupun ahli tafsir . 

Dari hasil wawancara bebas yang diperoleh dari peserta didik tingkat MTs se-

Kabupaten Bone, peneliti menemukan masalah yang seragam yaitu peserta didik MTs 

kurang berminat dalam belajar bahasa Arab dan menganggap mata pelajaran bahasa 

Arab merupakan mata pelajaran yang sukar. Hal tersebut harus mendapat perhatian 

dari pihak Kementerian Agama selaku instansi yang menaungi MTs untuk 

meminimalisir permasalahan tersebut.  

Jumlah peserta didik yang merupakan alumni MTsN 1 Bone lebih banyak 

yang belum memiliki dasar bahasa Arab dibanding peserta didik MTsN 1 Bone yang 

telah memiliki dasar bahasa Arab. Kesulitan peserta didik dalam belajar bahasa Arab 

terlihat dari kesulitan dalam membaca, menyimak, berbicara dan menulis bahasa 

Arab serta kesulitan dalam menghafalkan mufradat (kosa kata). Dengan demikian 

peserta didik kesulitan untuk merangkai sebuah kata ataupun kalimat sederhana.   

Untuk membahas kesulitan belajar bahasa Arab maka peneliti akan membahas 

tentang minat peserta didik terlebih dahulu. Setelah membahas tentang minat belajar 

peserta didik, maka peneliti akan membahas tentang kesulitan peserta didik dalam 

belajar bahasa Arab.  

Minat merupakan faktor utama yang memengaruhi kesulitan belajar. Minat 

berperan mendorong peserta didik untuk belajar. Peserta didik yang memiliki minat 

belajar akan tenang menerima pelajaran dan semangat untuk belajar. Sedangkan 
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peserta didik yang tidak memiliki minat akan tampak hanya menerima pelajaran dan 

cenderung merasa bosan.  

Pembelajaran bahasa Arab secara umum mempunyai tujuan yaitu agar peserta 

didik memiliki empat keterampilan bahasa Arab, yaitu istima’ 

(mendengarkan/listening), qirā’ah (membaca/reading), kitābah (menulis/writing) dan 

kalām (berbicara/speaking). Peserta didik MTsN 1 Bone mayoritas belum memenuhi 

target yang menjadi tujuan umum pembelajaran bahasa Arab tersebut. 

Peserta didik merasa kesulitan untuk memahami dan mempelajari bahasa 

Arab karena asumsi mereka adalah bahasa Arab merupakan bahasa asing meskipun 

kenyataannya pada kehidupan sehari-hari tanpa disadari bahasa Arab sering 

digunakan ketika melaksanakan ibadah yakni ṣalat, membaca doa dan membaca 

alquran. 

Mayoritas peserta didik menilai bahwa bahasa Arab itu sukar maka dari itu 

perlu adanya proses pendampingan untuk mengubah asumsi peserta didik agar 

mereka termotivasi untuk belajar bahasa Arab. Terlebih peserta didik kelas IX yang 

merupakan kelas akhir yang memiliki beberapa permasalahan yang mereka hadapi, 

baik masalah proses pembelajaran yang membosankan, rasa kecemasan akan ujian 

madrasah maupun tekanan sosial dari lingkungan keluarga dan masyarakat yang 

mensyaratkan lulus ujian dengan nilai yang baik agar memudahkan untuk 

melanjutkan pendidikan ke jenjang pendidikan menengah. Selain itu terdapat pula 

permasalahan psikologis dan biologis yaitu kehadiran media sosial yang dapat 

memudarkan semangat dan konsentrasi peserta didik untuk belajar. 
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Peneliti memilih lokasi penelitian di Kabupaten Bone karena kabupaten 

tersebut memiliki jumlah MTs terbanyak di Sulawesi Selatan. Peneliti menjadikan 

MTsN 1 Bone sebagai sampel yang mewakili MTs yang ada di Kab. Bone. MTsN 1 

Bone merupakan Madrasah yang menjadi primadona bagi peserta didik maupun 

masyarakat Kabupaten Bone dan sekitarnya. Hal tersebut dibuktikan dengan 

meningkatya jumlah pendaftar calon peserta didik baru dari tahun ke tahun dan 

banyaknya calon peserta didik baru yang tidak dapat diterima. 

Terlepas dari banyaknya jumlah peserta didik MTsN 1 Bone tentunya tidak 

terlepas dari problematika dalam belajar. Problematika tersebut adalah kesulitan 

belajar bahasa Arab. Beberapa gejala yang menunjukkan adanya kesulitan belajar 

yang dialami oleh peserta didik yaitu menunjukkan hasil belajar yang rendah, hasil 

yang dicapai tidak seimbang dengan usaha yang telah dilakukan, lambat dalam 

mengerjakan tugas belajar, menunjukkan sikap yang kurang wajar seperti acuh tak 

acuh dan menentang, menunjukkan tingkah laku yang berkelainan seperti tidak 

mengerjakan pekerjaan rumah dan tidak mau mencatat pelajaran, menunjukkan gejala 

emosional yang kurang wajar seperti saat memperoleh nilai rendah tidak 

menunjukkan adanya perasaan sedih dan menyesal.  

Banyak hal yang dapat menghambat dan mengganggu kemajuan belajar, 

bahkan sering juga terjadi suatu kegagalan. Faktor yang memengaruhi kesulitan 

belajar pada pokoknya dapat digolongkan menjadi dua faktor, yaitu faktor internal 

dan faktor eksternal. Faktor internal meliputi faktor biologis, psikologis dan 

intelegensi. Sedangkan faktor eksternal meliputi lingkungan. 
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B. Rumusan Masalah 

1. Bagaimana minat belajar bahasa Arab peserta didik MTsN 1 Bone? 

2. Bagaimana kesulitan belajar bahasa Arab peserta didik MTsN 1 Bone? 

3. Apa faktor penyebab minat dan kesulitan belajar bahasa Arab di MTsN 1 

Bone? 

C. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus 

1. Fokus Penelitian 

Penelitian tesis ini berjudul “Minat dan Kesulitan Belajar Bahasa Arab Peserta 

Didik serta Faktor Penyebabnya di MTsN 1 Bone.” Penulis mengambil fokus 

penelitian pada aspek minat dan faktor yang memengaruhi kesulitan belajar bahasa 

Arab sebagai indikator untuk merumuskan masalah dalam penelitian ini.  

Pada aspek minat, peneliti akan mencari tahu faktor yang memengaruhi minat 

peserta didik terhadap pelajaran bahasa Arab dan pada aspek kesulitan, peneliti akan 

mencari tahu faktor yang memengaruhi kesulitan peserta didik dalam belajar bahasa 

Arab. Penelitian tesis ini mengambil ruang lingkup Madrasah Tsanawiyah yang 

berada di Kabupaten Bone dan memilih MTsN 1 Bone sebagai tempat penelitian 

yang mewakili Madrasah Tsanawiyah yang ada di Kab. Bone. 

2. Deskripsi Fokus 

Deskripsi fokus merupakan konsep yang memuat penjelasan singkat tentang 

indikator permasalahan yang akan diungkap di dalam penelitian. Dalam penelitian ini 

terdapat tiga indikator yaitu minat belajar bahasa Arab, kesulitan belajar bahasa Arab 

dan faktor penyebab minat dan kesulitan belajar bahasa Arab. Agar memudahkan 

pembaca untuk memaknai dan memahami minat belajar dan faktor yang 

memengaruhi kesulitan belajar maka dapat dilihat konsep berikut ini: 
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Minat dan Kesulitan Belajar Bahasa Arab Peserta Didik serta 

Faktor Penyebabnya di MTsN 1 Bone 
 

Faktor Penyebab Minat dan 

Kesulitan Belajar Bahasa 

Arab 

Faktor Internal: 

Faktor Biologis 
Faktor Psikologis 

Faktor Eksternal: 

Lingkungan keluarga 

Lingkungan sekolah 
Lingkungan masyarakat 

 

Faktor Internal: 

Intelegensi 

Bakat 

Motivasi 

Minat 

Faktor Eksternal: 

Lingkungan keluarga 

Lingkungan sekolah 

Lingkungan masyarakat 

Kesulitan Minat 

Faktor Penyebab Minat 

Faktor Internal: 

Motif, sikap, permainan, 

pengalaman, tanggapan, 

persepsi 

Faktor Eksternal: 

Lingkungan fisik 

Lingkungan sosial 

Faktor Penyebab Kesulitan 

Belajar 

Faktor Internal: 

Ranah afektif, ranah kognitif, 

ranah psikomotorik 

Faktor Eksternal: 

Lingkungan keluarga 

Lingkungan sekolah 

Lingkungan masyarakat 
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Penyelenggaraan pendidikan di sekolah pada umumnya hanya ditujukan 

kepada peserta didik yang berkemampuan rata-rata sehingga peserta didik yang 

berkemampuan lebih atau yang berkemampuan kurang cenderung terabaikan.
10

 

Dengan demikian peserta didik yang berkategori di luar rata-rata (sangat pintar dan 

sangat bodoh) tidak mendapat kesempatan yang memamdai untuk berkembang sesuai 

dengan kapasitasnya.  

Setiap peserta didik pada prinsipnya berhak memperoleh peluang untuk 

mencapai kinerja akademik yang memuaskan. Namun kenyataannya pada kehidupan 

sehari-hari, peserta didik memiliki perbedaan dalam hal kemampuan intelektual, 

kemampuan fisik, latar belakang keluarga, kebiasaan dan pendekatan belajar yang 

tampak mencolok antara seorang peserta didik dengan peserta didik lainnya. 

Kesulitan belajar adalah kondisi dimana peserta didik memiliki kemampuan 

intelegensi rata-rata atau di atas rata-rata namun memiliki ketidakmampuan atau 

kegagalan dalam belajar yang berkaitan dengan hamabatan dalam proses persepsi, 

konseptualisasi, berbahasa, memori serta pemusatan perhatian, penguasaan diri dan 

fungsi integrasi sensori motorik.
11

 

Dalam bukunya Slameto menjelaskan bahwa “kesulitan belajar adalah suatu 

keadaan dimana seseorang tidak dapat merubah tingkah laku yang baru secara 

keseluruhan sebagai hasil pengalamannya sendiri dalam interaksi dengan 

lingkungannya”.
12

 Sedangkan Muhibbin Syah menjelaskan bahwa “kesulitan belajar 

                                                             
10

M. Dzikrul Hakim Al Ghozali dan Lailatul Mathoriyah, Mengatasi Kesulitan Belajar 

Bahasa Arab (Peran Guru Profesional dalam pembelajaran) (Cet. I; Jombang: Lembaga Penelitian 

dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) Universitas KH. Abdul Wahab Hasbullah, 2020), h. 21.   

11
M. Dzikrul Hakim Al Ghozali dan Lailatul Mathoriyah, Mengatasi Kesulitan Belajar 

Bahasa Arab (Peran Guru Profesional dalam pembelajaran), h. 21.  

12
Slameto, Belajar dan Faktor-faktor yang Mempengaruhinya (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), 

h. 2.   



 

 

15 

 

adalah suatu kegiatan dimana siswa tidak dapat berproses dalam penyelenggaraan 

jenis dan jenjang pendidikan”.
13

 Begitu juga Abu Ahmadi dan Widodo Supriono 

dalam bukunya yang berjudul Psikologi Belajar menjelaskan bahwa “kesulitan belajar 

adalah suatu keadaan siswa tidak dapat belajar sebagaimana mestinya”.
14

 

Berdasarkan pengertian di atas, penulis menarik kesimpulan bahwa kesulitan 

belajar adalah suatu kondisi dimana peserta didik yang memiliki kemampuan 

intelegensi tinggi maupun intelegensi rendah bahkan intelegensi rata-rata mengalami 

permasalahan dalam belajar yang disebabkan oleh faktor-faktor tertentu sehingga 

menghambat tercapainya tujuan pembelajaran.  

Salah satu tujuan utama dalam dunia pendidikan adalah bagaimana 

menghasilkan insan yang berkarakter dan memiliki prestasi yang baik. Namun untuk 

mencapai prestasi yang baik di samping kecerdasan maka yang harus diperhatikan 

adalah minat.
15

 Tanpa adanya minat maka kegiatan yang akan dilakukan kurang 

efektif dan efisien. 

Minat adalah cara yang dilakukan oleh seseorang dalam melakukan kegiatan 

berpikir, menyerap informasi, memproses atau mengolah dan memahami suatu 

informasi serta mengingatnya dalam memori sebagai perolehan informasi dari 

pengetahuan, keterampilan atau sikap-sikap dalam memproses informasi tersebut 

melalui belajar atau pengalaman.  

                                                             
13

Muhibbin Syah, Psikologi Belajar (Jakarta: Raja Grafindo, 2003), h. 88. 

14
Abu Ahmadi dan Widodo Supriano, Psikologi Belajar (Jakarta: Rineka Cipta, 1991), h. 74.  

15
Sutrisno, Meningkatkan Minat dan Hasil Belajar TIK Materi Topologi Jaringan dengan 

Media Pembelajaran (Cet. I; Malang: Ahlimedia Press, 2021, h. 9.  
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Secara bahasa minat berarti kecenderungan hati yang tinggi terhadap 

sesuatu.
16

 Minat adalah keadaan sikap yang melekat pada diri seseorang. Dengan 

adanya minat, maka seseorang akan lebih mudah tertarik pada suatu kegiatan 

sehingga kegiatan tersebut akan senantiasa diminatinya. Namun jika seseorang tidak 

memiliki minat terhadap suatu kegiatan maka dia tidak akan melakukan kegiatan 

tersebut dengan rasa suka. 

Pengertian minat dari segi istilah telah banyak dikemukakan oleh para ahli, di 

antaranya sebagaimana  dikemukakan oleh Hilgard yang dikutip oleh Slameto 

mengungkapkan bahwa “interest is persisting tendency to pay attention to end enjoy 

some activity and content”.
17

 Begitu juga dengan Hamalik dia mengungkapkan 

bahwa, “belajar tanpa adanya minat (motivasi) kiranya sulit untuk mencapai 

keberhasilan secara optimal”.
18

 Zakiah Daradjat, dkk., dalam bukunya juga 

menjelaskan bahwa minat adalah “kencederungan jiwa yang tetap ke jurusan sesuatu 

hal yang berharga bagi orang”.
19

 

Berdasarkan beberapa pengertian minat tersebut baik dari segi bahasa maupun 

istilah yang telah dijelaskan oleh para ahli, penulis mengambil sebuah kesimpulan 

bahwa minat adalah suatu sifat yang timbul dari dalam diri pribadi akan ketertarikan 

terhadap kegiatan tertentu sehingga mendorong diri untuk melakukan kegiatan 

tersebut sebagai sesuati yang diminati.  

                                                             
16

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia (Jakarta: Balai 

Pustaka, 1990), h. 58.  

17
Slameto, Belajar dan Faktor-faktor yang Mempengaruhinya (Jakarta: Rineka Cipta, 1991), 

h. 57.   

18
Hamalik, Proses Belajar Mengajar (Jakarta: Bumi Aksara, 2001), h. 110.  

19
Zakiah Daradjat, Metodik Khusus Pengajaran Agama Islam (Jakarta: Bumi Aksara, 1995). 

h. 133. 
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Teknik pengambilan data untuk mengetahui minat belajar bahasa Arab dan 

kesulitan belajar bahasa Arab di MTsN 1 Bone yaitu dengan melakukan observasi, 

wawancara dan dokumentasi. Sumber data untuk mengetahui minat belajar bahasa 

Arab dan kesulitan belajar bahasa Arab di MTsN 1 Bone yaitu dari pendidik dan 

peserta didik. 

D. Kajian Pustaka 

Pada kajian pustaka, penulis melakukan penelusuran ke berbagai sumber dan 

literatur maupun penelitian terdahulu yang mempunyai relevansi terhadap penelitian 

ini dengan tujuan untuk menjelaskan bahwa penelitian ini bukan merupakan 

pengulangan dari penelitian-penelitian sebelumnya. Melainkan mencari relevansi 

yang signifikan untuk diteliti dan dikembangkan demi meningkatkan mutu penelitian 

tesis ini. Adapun penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian penulis yaitu: 

1. Sar’an dalam jurnalnya yang berjudul “Problematika Pembelajaran Bahasa 

Arab dan Solusinya”. Hasil penelitiannya adalah problematika pembelajaran 

bahasa Arab pada dasarnya terbagi atas dua, yaitu problematika linguistik, dan 

problematika nonlinguistik. Problematika linguistik dipengaruhi oleh kosa 

kata, tulisan, tata kalimat dan tata bunyi, sedangkan problematika 

nonlinguistik dipengaruhi oleh faktor buku ajar, faktor peserta didik, faktor 

sosial kultural, faktor lingkungan sosial, faktor pendidik, faktor media, 

kurikulum, metode dan sarana prasarana, faktor usia, faktor sosial politik,  

faktor bahasa pertama serta waktu belajar. Adapun cara yang dapat digunakan 

dalam mengatasi problematika tersebut diantaranya, mengatasi problem yang 

ada dengan mengidentifikasi jenis dan penyebab problem yang dihadapi. 

Memberikan porsi yang sesuai terhadap problem yang sudah teridentifikasi 
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dan mempertimbangkan cara penyelesaian masalahnya. Meyederhanakan 

istilah-istilah dalam bahasa Arab seperti materi nahwu dan saraf sehingga 

pembelajaran bahasa Arab mudah untuk digunakan dan difahami oleh peserta 

didik.
20

 Dalam penelitian tersebut ia meneliti problematika pembelajaran 

bahasa Arab dan solusinya tanpa menyebutkan lokasi penelitian. Sedangkan 

pada penelitian tesis ini peneliti meneliti minat belajar bahasa Arab dan faktor 

yang memengaruhi kesulitan belajar bahasa Arab dan menyebutkan lokasi 

penelitian yaitu di MTsN 1 Bone. 

2. Fakhrur Rahman dalam tesisnya yang berjudul “Problematika Pembelajaran 

Bahasa Arab di Madrasah Tsanawiyah di Kota Langsa”. Hasil penelitiannya 

adalah pembelajaran bahasa Arab di Madrasah Tsanawiyah Negeri 1 Langsa 

desebabkan oleh beberapa problematika berikut, yakni kurangnya motivasi 

belajar peserta didik, kurangnya pemahaman peserta didik terhadap materi 

yang disampaikan oleh guru, kurang profesionalnya tenaga pendidik dalam 

menguasai pembelajaran dan mendidik peserta didik serta pelaksanaan fungsi 

manajemen di lingkungan sekolah yang belum memadai yang menyebabkan 

pembelajaran bahasa Arab sulit untuk dipahami di Madrasah Tsanawiyah 

Negeri 1 Langsa.
21

 Dalam penelitian tersebut ia meneliti problematika 

pembelajaran bahasa Arab di Madrasah Tsanawiyah Negeri 1 Langsa. 

Sedangkan pada penelitian tesis ini peneliti meneliti minat belajar bahasa 

                                                             
20

Sar’an, “Problematika Pembelajaran Bahasa Arab dan Solusinya”, At-Tasiri’iy 2, no. 2 

(2019): h. 107. 

21
Fakhrur Rahman, “Problematika Pembelajaran Bahasa Arab di Madrasah Tsanawiyah di 

Kota Langsa”, Tesis  (Medan: Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, 2019), h. 98.   
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Arab dan faktor yang memengaruhi kesulitan belajar bahasa Arab di MTsN 1 

Bone. 

3. M. Dzikrul Hakim Al-Ghozali dan Didin Sirojuddin dalam jurnalnya yang 

berjudul “Faktor-faktor Penyebab Kesulitan Belajar Mahasiswa PAI Unwaha 

pada Mata Kuliah Bahasa Arab”. Hasil penelitiannya adalah kesulitan belajar 

bahasa Arab mahasiswa PAI Unwaha terlihat pada kurangnya kemampuan 

analitik, eksploratif, asiosiatif dan elaboratif terhadap mata kuliah bahasa 

Arab. Kesulitan ini disebabkan oleh kurangnya konsentrasi mahasiswa 

terhadap pelajaran tersebut. Hal ini menyebabkan informasi sulit untuk 

dipahami, diingat, dikaitkan, dan bahkan sukar untuk disimpan dalam ingatan 

jangka panjang. Hasilnya pengetahuan mahasiswa terkait bahasa Arab sangat 

rendah dikarenakan kesulitan tersebut.
22

 Penelitian tersebut berbeda dengan 

penelitian peneliti, di mana pada penelitian tersebut ia meneliti mahasiswa dan 

meneliti di tingkat perguruan tinggi sedangkan pada penelitian tesis ini 

peneliti meneliti peserta didik dan meneliti di tingkat pendidikan dasar yakni 

di MTsN 1 Bone. 

4. Abdul Hakim Abdullah, Ab. Aziz Sulaiman, Wan Ismail Wan Abdullah 

dalam jurnalnya yang berjudul “Faktor-faktor  yang Mempengaruhi Motivasi 

Terhadap Pembelajaran Bahasa Arab”. Hasil penelitiannya memperlihatkan 

bahwa ketinggian tahap motivasi pelajar merupakan satu penyebab besar 

kepada kemajuan pencapaian pelajar dalam bahasa Arab. Semakin baik 

motivasi pelajar terhadap bahasa Arab maka semakin meningkat pula 

                                                             
22

M. Dzikrul Hakim Al-Ghozali dan Didin Sirojuddin, “Faktor-faktor Penyebab Kesulitan 

Belajar Mahasiswa PAI Unwaha pada Mata Kuliah Bahasa Arab”, Journal of Education and 

Management Studies 2, no. 2 (April 2019): h. 45. 
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pencapaian pelajar dalam bahasa Arab.
23

 Dalam penelitian tersebut ia meneliti 

faktor-faktor yang memengaruhi motivasi terhadap pembelajaran bahasa 

Arab. Sedangkan pada penelitian tesis ini peneliti meneliti faktor yang 

memengaruhi kesulitan belajar bahasa Arab . 

5. Nandang Sarip Hidayat dalam jurnalnya yang berjudul “Problematika 

Pembelajaran Bahasa Arab”. Dalam penelitian ini ia menjelaskan bahwa 

problematika dalam pembelajaran bahasa Arab berasal dari dua aspek, yakni 

problematika linguistik dan nonlinguistik. Problematika linguistik adalah 

problematika yang terdapat dalam bahasa Arab itu sendiri atau dengan kata 

lain problematika intern, dalam mengatasi permasalahan ini diperlukan 

pemahaman bahasa Arab yang mempuni dengan cara menambah kosa kata 

dan mempelajari segala aspek bahasa Arab secara kontinyu. Begitu juga 

dengan problematika nonlinguistik, dalam mengatasi permasalahan ini perlu 

memahami sosio-kultural bahasa Arab dan menyajikannya dalam bentuk 

pembelajaran yang menyenangkan. Pembelajaran bahasa Arab disajikan 

dalam bentuk menyenangkan, mulai dari pemilihan metode, menggunakan 

bahan ajar yang relevan, sarana pembelajaran yang memadai, media 

pembelajaran yang sesuai, dan didukung oleh tenaga pendidik yang 

professional. Problematika pembelajaran bahasa Arab akan teratasi jika dua 

aspek tersebut mendapatkan perhatian serta menambah jam pelajaran disetiap 

pembelajaran bahasa Arab, tentunya kita akan mendapatkan keberhasilan 

                                                             
23

Abdul Hakim Abdullah, Ab. Aziz Sulaiman dan Wan Ismail Wan Abdullah, “Faktor-faktor 

yang Mempengaruhi Motivasi terhadap Pembelajaran Bahasa Arab”, Jurnal Islam dan 

MasyarakatKontemporal 10, no. 1 (April 2015): h. 94. 
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dalam pembelajaran bahasa Arab.
24

 Dalam penelitian tersebut ia meneliti 

problematika pembelajaran bahasa Arab tanpa menyebutkan lokasi penelitian. 

Sedangkan pada penelitian tesis ini peneliti meneliti minat belajar bahasa 

Arab dan faktor yang memengaruhi kesulitan belajar bahasa Arab dan 

menyebutkan lokasi penelitian yaitu di MTsN 1 Bone. 

Berdasarkan beberapa sumber, literatur maupun penelitian terdahulu yang 

memiliki relevansi terhadap penelitian ini maka penulis dapat menyimpulkan bahwa 

belum ada peneliti yang meneliti secara spesifik tentang minat belajar bahasa Arab 

dan faktor yang memengaruhi kesulitan belajar bahasa Arab di MTsN 1 Bone. Maka 

dari itu peneliti sangat meyakini akan keorisinalitas penelitian ini. 

E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

a. Untuk mengetahui minat belajar bahasa Arab peserta didik MTsN 1 Bone 

b. Untuk mengetahui kesulitan belajar bahasa Arab peserta didik MTsN 1 Bone 

c. Untuk mengetahui faktor penyebab minat dan kesulitan belajar bahasa Arab 

peserta didik MTsN 1 Bone 

2. Kegunaan Penelitian 

a. Kegunaan Ilmiah 

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi pemikiran bagi para 

cendekiawan agar pembelajaran bahasa Arab dapat bermanfaat bagi para peserta 

didik seiring berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi. Selain itu, peneliti 

                                                             
24

Nandang Sarip Hidayat, “Problematika Pembelajaran Bahasa Arab”, Jurnal Pemikiran 

Islam 37, no. 1 (Januari-Juni 2012): h. 107.  
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berharap agar penelitian ini dapat menjadi tambahan referensi atau rujukan terhadap 

penelitian yang relevan dengan penelitian selanjutnya di masa yang akan datang. 

b. Kegunaan Praktis 

Penelitian ini diharapkan mampu untuk menjadi sumbangsi pemikiran dalam 

dunia pendidikan khususnya bagi sekolah yang berbasis agama Islam. Selain itu, 

penelitian ini dimaksudkan agar terjadi peningkatan peminat bahasa Arab secara 

signifikan mengingat bahwa agama Islam merupakan agama yang memiliki penganut 

kepercayaan terbesar di Indonesia dan sumber pokok ajaran Islam yaitu alquran dan 

hadis menggunakan bahasa Arab.  
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BAB II 

TINJAUAN TEORETIS 

 Secara umum bahasa Arab merupakan salah satu alat komunikasi manusia 

sejak lahir, manusia berusaha untuk dapat berkomunikasi dengan lingkungannya. 

Dari itu lahirlah bahasa masyarakat tertentu dengan tanpa harus musyawarah terlebih 

dulu. Karena setiap masyarakat melahirkan bahasa untuk berkomunikasi di kalangan 

mereka, maka terjadilah bahasa-bahasa yang beraneka ragam sesuai dengan taraf 

masyarakat, dimana bahasa itu lahir. Bahasa Arab adalah kalimat yang disampaikan 

oleh orang Arab untuk mengungkapkan maksud-maksud mereka. Abdul „Alim 

Ibrahim mengatakan bahwa bahasa Arab adalah bahasanya orang-orang Arab dan 

bahasa agama Islam. Dalam perkembangannya bahasa Arab dapat dibedakan menjadi 

tiga kelompok yaitu:  

a. Bahasa Arab klasik. Bahasa Arab klasik adalah bahasa alquran dan bahasa yang 

dipakai oleh para pujangga dan penyair, seperti Al-Mutanabih, Ibn Khaldun dan 

lain-lain.  

b. Bahasa Arab sastra. Bahasa Arab sastra adalah bahasa yang dipakai dalam surat 

kabar, radio, buku dan lain-lain.  

c. Bahasa Arab pergaulan. Bahasa Arab pergaulan adalah bahasa yang dipakai 

dalam pergaulan sehari-hari. Bahasa Arab dari berbagai kelompok ini 

mempunyai keistimewaan seperti adanya harakat yang dengannya dapat 

dibedakan antara subyek, obyek dan lain-lain. Huruf-huruf berperan 

memindahkan kata kerja kepada esensi-esensi tanpa membuthkan kata tambahan. 

Berbagai keistimewaan seperti ini hanya terdapat pada bahasa Arab dan tidak 

terdapat pada bahasa yang lain.  
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 Sehingga terbuktilah kata Rasul “Aku telah diberi ucapan yang ringkas dan 

kata-kata yang padat artinya”. Kedatangan Islam mempercepat proses peyebaran 

bahasa Arab, disamping itu juga mempunyai pengaruh yang sangat besar terhadap 

kehidupan dan mental bangsa Arab. Alquran dianggap sebagai contoh bahasa Arab 

yang paling sempurna, sehingga para penulis selalu berusaha untuk meniru gaya 

susunanya, bahkan setelah mereka mempelajari dengan sekasama, ternyata ia 

mempunyai jangkauan pemikiran yang dalam, yang membuat mereka harus lebih giat 

lagi dalam menekuni dan mendalami alquran. 

 Bahasa Arab sebagai bahasa agama sudah dikenal oleh seluruh umat Islam, 

dan agama menjamin keberadaan bahasa Arab di tengah tengah masyarakat. Dengan 

demikian nampak eratlah kaitan antara bahasa Arab dengan agama, yang tercermin 

dalam keberadaan alquran itu sendiri. Sedang keberadaan alquran dan kelestarian 

hukum-hukumnya dijaga oleh Allah swt. dalam menyatukan bahasa Arab.  

 Kedua sumber pokok ajaran lslam yaitu alquran dan hadis ditulis dengan 

bahasa Arab. Oleh karena itu bagi siapa saja yang hendak menggali ajaran Islam (dari 

kedua sumber tersebut) haruslah mempelajari bahasa Arab (sebagai bahasa kedua) 

dalam kehidupan sehari-hari. Keduanya sumber pokok ajaran tersebut menjadi 

pegangan dan pedoman hidup bagi yang menginginkan kebahagiaan di dunia dan di 

akhirat. Nabi saw. bersabda yang artinya sebagai berikut: “telah aku tinggalkan 

kepadamu dua perkara, yang kamu tidak akan sesat selamanya bila berpegang teguh 

kepadanya, yaitu alquran dan hadis). 

 Di Indonesia bahasa Arab dikenal dengan bahasa agama (Islam) karena 

pengamalan ajaran dalam Islam tidak lepas dari penguasaan bahasa Arab misalnya 

ibadah sholat. Tetapi bahasa Arab tetaplah asing bagi bangsa Indonesia, khususnya 
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bagi pelajar. Dalam proses pembelajaran terdapat kesulitan dan permasalahan ketika 

mempelajari bahasa Arab antara lain:  

a. Masalah kebahasaan. Kebanyakan dari tenaga pendidik ataupun peserta didik 

kesulitan dalam aspek bunyi yang hampir sama atau berdekatan dengan makhraj 

nya, ada yang tidak sama antara yang didengar maupun yang ditulis.  

b. Masalah psikologis. Secara psikologis belajar bahasa dilihat dari motivasi. 

Nababan mengelompokkan motivasi belajar bahasa Arab menjadi tiga yaitu: 

1. Motivasi integratif. Motivasi integratif yaitu belajar bahasa karena ingin hidup 

di tengah-tengah masyarakar pemilik bahasa itu. 

2. Motivasi instrumental. Motivasi instrumental yaitu belajar bahasa karena ia 

sebagai alat untuk mencapai tujuan seperti untuk mempelajari agama.  

3. Indentifikasi kelompok sosial. Indentifikasi kelompok sosial yaitu belajar 

bahasa karena untuk berkomunikasi di dalam masyarakat tertentu. 

c. Masalah tenaga pendidik dan metode pengajarannya. Kebanyakan tenaga 

pendidik bahasa Arab mengajar bahasa Arab ala Indonesia. Mereka mengajar 

bahasa Arab dengan menggunakan pengantar bahasa Indonesia tapi hal ini tidak 

dapat dipungkiri karena mereka memang tidak dipersiapkan untuk itu tapi 

mereka mempunyai kemampuan dan kemauan mengajar bahasa Arab meskipun 

pasif. Metode yang mereka gunakan adalah metode mengajar dimana mereka 

mendapat pelajaran dari gurunya dulu yang pada umumnya menggunakan 

gramatika dan terjemah (tariqah al-qawaid wat-tarjamah) seperti gramatika yang 

diajarkan adalah gramatika formal, kosa kata tergatung bacaan yang dipilih, 

kegiatan belajar terdiri dari penghafalan kaidah-kaidah tata bahasa, penterjemah 

kata tanpa konteks, kemudian penterjemah bacaaan-bacaan pendek dan latihan 
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ucapan tidak diberikan, kalaupun diberikan hanyalah sesekali saja. Keberhasilan 

pengajaran bahasa Arab adalah dengan latihan dan pengulangan, sedangkan 

kegagalannya adalah karena tidak banyak latihan, tetapi hanya memberikan 

kaidah-kaidah atau aturannya saja. Dalam membahas faktor kesulitan belajar 

bahasa Arab maka akan dibahas tentang minat dan kesulitan belajar bahasa Arab. 

A. Profil MTsN 1 Bone 

Madrasah Tsanawiyah Negeri (MTsN) 1 Bone merupakan Madrasah 

Tsanawiyah Negeri pertama di kota Watampone Kabupaten Bone. MTsN 1 Bone 

dijadikan Madrasah Negeri berdasarkan dengan Surat Keputusan Menteri Agama 

Republik Indonesia No. 158 Tahun 1969 tanggal 8 November 1969. 

MTsN 1 Bone sebelum dinegerikan  adalah  MTsS yang dibina  oleh  yayasan 

At-Tarbiyah Wal Irsyad di Watampone, selanjutnya diusahakan penegeriannya 

melalui Dinas Panda (nama Dinas Pendidikan pada Tahun 1969) Kabupaten Bone 

atas dukungan pemerintah daerah, dilanjutkan ke jawatan panda propinsi Sulawesi 

Selatan selanjutnya ke Dipenda sampai mendapat pengesahan Menteri Agama 

Republik Indonesia dengan SK tersebut di atas. 

 MTsN 1 Bone pada awal penegerianya berada di bawah pimpinan (Kepala 

Madrasah) Bapak H. Ahmad Ishak, BA (Almarhum). Madrasah Tsanawiyah Negeri 

(MTsN) 1 Bone mengalami perubahan dan perkembangan yang cukup signifikan dan 

telah menamatkan ribuan alumni untuk melanjutkan ke jenjang Madrasah Aliyah 

ataupun Sekolah Menengah Atas. Madrasah Tsanawiyah negeri (MTsN) 1 Bone yang 

berdiri pada tahun 1969 mampu bersaing serta memperlihatkan keunggulannya dalam 

bidang prestasi akademik maupun prestasi lainnya dengan memberikan pembelajaran 
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yang berpola pada Emotional Spiritual Question dan menjadikan peserta didik yang 

berakhlakul karimah serta memiliki pengetahuan umum lainnya. 

Kepala Madrasah Tsanawiyah Negeri 1 Bone sejak dijadikan Madrasah 

Negeri sampai sekarang ini adalah sebagai berikut: 

1) H. Ahmad Ishak, BA (Almarhum)  Tahun 1969 s.d. 1981 

2) Muh. Nur, BA (Almarhum)   Tahun 1982 s.d. 1989 

3) Dra. Hj. Nurmala Subair    Tahun 1989 s.d. 1994 

4) Dra. Hj. Astina Pattopoi    Tahun 1994 s.d. 1998 

5) Drs. H. A. Muh Akil Sirajuddin   Tahun 1998 s.d. 1999 

6) Dra. Hj. Muafiah Rasyid   Tahun 1999 s.d. 2009 

7) Drs. H. Kasmaruddin, M.Pd    Tahun 2010 s.d. 2018 

8) Muhammad Adam, S.Ag., MA  Tahun 2018 s.d. 2021 

9) H. Ambo Asse, S.Pd., M.Pd   Tahun 2021 s.d sekarang.
1
 

MTsN 1 Bone memiliki visi dan misi sebagai berikut: 

a. Visi 

Terwujudnya peserta didik yang beriman, berakhlak mulia, cerdas, terampil, 

kompetitif dan berwawasan lingkungan.  

b. Misi 

1) Menanamkan nilai keimanan kepada peserta didik agar mampu memahami 

dan mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari 

2) Menumbuh kembangkan nilai akhlakul karimah kepada peserta didik 

3) Menyelenggarakan sistem pembelajaran berbasis pengembangan pendidikan 

karakter 
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Dokumentasi MTsN 1 Bone, diminta pada tanggal 17 Januari 2022.  
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4) Mewujudkan madrasah sebagai sarana pembelajaran yang berorientasi pada 

pendekatan komprehensif melalui kelas Cerdas Istimewa, RMBI, Tahfidz, 

Unggulan dan Reguler 

5) Mewujudkan peserta didik yang unggul dalam prestasi akademik dan 

nonakademik yang kempetitif 

6) Mewujudkan siswa yang unggul dalam berbahasa Arab dan berbahasa Inggris 

7) Mengembangkan bidang IPTEK berdasarkan minat, bakat, dan potensi peserta 

didik melalui kegiatan pengembangan diri yang terprogram dan 

berkesinambungan 

8) Mewujudkan lingkungan sekolah yang bersih, sehat, asri, dan nyaman.
2
 

MTsN 1 Bone memiliki struktur organisasi sebagai berikut: 

Struktur organisasi adalah suatu sistem yang bersifat formal untuk 

menggambarkan pembagian tugas dan tanggung jawab yang berbeda terhadap setiap 

individu yang terikat dengan lembaga tertentu untuk mencapai tujuan yang 

diharapkan.
3
 Struktur organisasi tidak lepas dari hak dan kewajiban setiap individu 

dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya. Hak adalah kewenangan untuk 

berbuat sesuatu sesuai dengan aturan yang berlaku. Sedangkan kewajiban adalah hal-

hal yang harus dilaksanakan . Jadi, dengan melaksanakan kewajiban maka seseorang 

bisa mendapatkan haknya. Berikut ini merupakan struktur organisasi MTsN 1 Bone.
4
 

 

 

                                                             
2
Dokumentasi MTsN 1 Bone, diminta pada tanggal 17 Januari 2022.  

3
Eliana Sari, Pertumbuhan dan Efektivitas Organisasi (Cet. I; Jakarta: Jayabaya University 

Press, 2007), h. 50.  

4
Dokumentasi MTsN 1 Bone, diambil pada tanggal 21 Januari 2022.   
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 Struktur organisasi di atas menggambarkan sistem pembagian tugas dan 

tanggung jawab yang harus dilaksanakan oleh individu yang bersangkutan untuk 

mencapai tujuan bersama. Salah satu tujuan yang ingin dicapai adalah meningkatnya 

mutu pendidikan. Untuk meningkatkan mutu pendidikan madrasah, manajemen 

madrasah menjadi satu komponen penting dalam proses pendidikan. Pola manajemen 

Madrasah Tsanawiyah Negeri (MTsN) 1 Bone diarahkan kepada sistem School Based 

Management (SBM) yaitu Manajemen Berbasis Sekolah. Dalam sistem pembelajaran 

tersebut diharapkan partisipasi masyarakat sebagai konsumen pendidikan lebih besar 

dan dapat terlibat dalam proses pendidikan, baik yang berhubungan dengan program 

pendidikan dan lainnya. 
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 Pendidik memiliki peran yang sangat besar, sehingga pendidik diharapkan 

menjadi pendidik yang aktif, kreatif, inovatif dan mampu mengembangkan pola pikir, 

pola prilaku, pola pendidikan dan cara mengajar yang mampu mengubah paradigma 

pendidik dalam mengajar menjadi peserta didik belajar (student active learning). 

 Pendidik diharapkan menjadi fasilitator, mediator, bahkan tempat curhat 

(empati) sebagai pengganti orang tua peserta didik. Pendidik harus mampu 

menciptakan metode yang dapat menjadikan peserta didik mampu menyerap ilmu 

pengetahuan baru dengan mudah dan cepat. 

 Madrasah Tsanawiyah Negeri (MTsN) 1 Bone dengan konsep tersebut 

memiliki kemandirian dalam penyusunan program, yang diputuskan bersama oleh 

semua komponen madrasah. Kepala madrasah harus demokratis dan aspiratif dalam 

kebijakannya dan tetap pro-aktif, disiplin, kreatif, inovatif dan produktif dan semua 

komponen madrasah harus bertindak secara profesional.
5
 

a. Kurikulum 

 Kurikulum Madrasah Tsanawiyah adalah kurikulum yang mengacu pada 

kurikulum pendidikan nasional. Struktur kurikulum di Madrasah Tsanawiyah Negeri 

(MTsN) 1 Bone meliputi subtansi pembelajaran yang ditempuh dalam satu jenjang 

selama 3 tahun yang dimulai dari kelas VII sampai dengan kelas IX yang terdiri dari 

sejumlah mata pelajaran umum, agama, muatan lokal dan pengembangan diri. 

 Mata pelajaran yang diajarkan yaitu : ilmu-ilmu umum diajarkan sama dengan 

yang diajarkan di Sekolah Menengah Pertama (SMP), adapun pelajaran agama, 

                                                             
5
Dokumentasi MTsN 1 Bone, diminta pada tanggal 17 Januari 2022.  
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dikembangkan dengan berbagai ilmu-ilmu agama seperti : Al-Qur‟an Hadits, Aqidah 

Akhlak, Fiqih, Bahasa Arab dan Sejarah Kebudayaan Islam.
6
 

b. Organisasi siswa 

 Madrasah Tsanawiyah Negeri (MTsN) 1 Bone memiliki keistimewaan dalam 

kegiatan organisasi siswa, karena selain organisasi intra sekolah (OSIS) juga terdapat 

organisasi dalam bidang ekstrakurikuler seperti : Drumband, Pramuka, Palang Merah 

Remaja (PMR), Patroli Keamanan Sekolah (PKS), Rohani Islam (Rohis), Sanggar 

Seni Budaya (SSB), Karya Ilmiah Remaja (KIR), Pusat Informasi dan Konseling 

Remaja (PIK-R), Persol, Matasa, Pandu Digital dan English Arabic Club.
7
 

c. Sarana dan prasarana 

 Madrasah Tsanawiyah Negeri (MTsN) 1 Bone dilengkapi dengan sarana dan 

prasarana yang cukup memadai. Kelas VII terdiri atas 15 kelas, kelas VIII terdiri atas 

11 kelas dan kelas IX terdiri atas 11 kelas, jumlahnya 37 rombongan belajar. Di 

antara rombongan belajar tersebut terdapat tiga kelas khusus di kelas VII, VIII, dan 

IX yaitu kelas CI (Cerdas Istimewa), tahfidz, dan RMBI (Rintisan Madrasah Bertaraf 

Internasional), selain tiga kelas khusus terdapat pula kelas unggulan yang terdiri atas 

unggulan 1,2 dan 3. Dan selain kelas unggulan terdapat pula kelas reguler.
8
  

 Selain ruang kelas, di MTsN 1 Bone terdapat ruang kantor dan tata usaha, 

ruang Wakamad (Wakil Kepala Madrasah), ruang organisasi dan ekstrakurikuler, 

                                                             
6
Dokumentasi MTsN 1 Bone, diminta pada tanggal 17 Januari 2022.  

7
Surahman, S.Pd.I., M.Pd.I., Wakamad Kesiswaan MTsN 1 Bone, Wawancara pada Kamis 20 

Januari 2022.  

8
Mustakim, S.Pd., Wakamad Sarana Prasarana MTsN 1 Bone, Wawancara pada Senin 17 

Januari 2022.   
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ruang perpustakaan, ruang laboratorium, ruang BK (Bimbingan Konseling), ruang 

guru, kantin, koperasi, masjid dan lapangan. 

d. Lingkungan sosial 

 Madrasah memiliki keunggulan dalam pengembangan ilmu keagamaan dan 

moralitas sehingga menciptakan lingkungan yang kondusif jauh lebih mudah. Untuk 

menjadikan Madrasah Tsanawiyah Negeri (MTsN) 1 Bone menjadi tempat 

pembelajaran yang baik dan nyaman, maka seluruh komponen madrasah baik 

pendidik maupun pegawai terlibat secara bersama-sama untuk mewujudkannya. 

 Demikian pula di lingkungan peserta didik, untuk tetap terpeliharanya 

lingkungan sosial yang kondusif, maka telah disepakati suatu aturan yang dituangkan 

dalam tata tertib madrasah yang mengatur tentang tata krama dan aturan kehidupan 

sekolah bagi peserta didik. 

 Berbagai upaya perbaikan dan penyempurnaan kultur dan lingkungan 

Madrasah Tsanawiyah Negeri (MTsN) 1 Bone yang dilakukan, diharapkan akan 

adanya penciptaan kualitas proses, kualitas produk, agar madrasah dapat menjadi 

lembaga pendidikan yang disegani, diperhitungkan dan dihargai.
9
 

e. Problem dan prospek 

 Problem yang dihadapi Madrasah Tsanawiyah Negeri (MTsN) 1 Bone tidak 

jauh berbeda dengan problem yang dihadapi oleh sekolah atau madrasah pada 

umumnya, baik fasilitas, manajemen, kurikulum, lingkungan sekolah, sumber daya 

manusia dan sebagainya. Problem madrasah jauh lebih kompleks dimana madrasah 

terbebani dengan beban kurikulum yang sangat berat. Madrasah memiliki dua misi 

                                                             
9
Dokumentasi MTsN 1 Bone, diminta pada tanggal 17 Januari 2022.  



 

 

33 
 

yang akan diraih sekaligus yaitu unggul dalam ilmu pengetahuan dan tekhnologi juga 

menguasai ilmu-ilmu agama dan moralitas. 

 Dengan adanya beban ini, menjadikan madrasah melahirkan sumber daya 

yang tidak maksimal. Tetapi prospek yang baik dapat diperoleh, meskipun tidak 

maksimal, madrasah memiliki pendidikan agama lebih besar, memiliki keunggulan 

dalam membangun komitmen keagamaan yang dapat melahirkan orang-orang 

terpelajar yang bisa menjalankan perannya dengan tetap dalam koridor agama 

Islam.
10

 

B. Tinjauan tentang Minat Belajar 

1. Pengertian Minat 

Minat merupakan terjemahan dari kata bahasa Inggris, yaitu interest yang 

berarti menarik atau tertarik. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, minat 

diartikan sebagai kecenderungan hati yang tinggi terhadap sesuatu, gairah, 

keinginan.
11

 Sedangkan pengertian minat secara istilah memiliki banyak pendapat 

dari para ahli. Di antara pendapat tersebut adalah: 

a. Hilgard mengemukakan dalam Slameto bahwa minat adalah kecenderungan untuk 

tetap memperhatikan dan menikmati beberapa kegiatan.
12

 

b. Menurut W.S. Winkel bahwa minat adalah kecenderungan subyek yang menetap 

untuk merasa tertarik pada bidang studi atau pokok bahasan tertentu dan merasa 

senang mempelajari materi itu.
13
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Dokumentasi MTsN 1 Bone, diminta pada tanggal 17 Januari 2022. 

11
Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia (Jakarta: Balai Pustaka, 

2001), h. 374. 

12
Slameto, Belajar dan Faktor-faktor yang Mempengaruhinya (Jakarta: Rineka Cipta, 2003), 

h. 57.  

13
W.S. Winkel, Psikologi Pengajaran (Jakarta: PT. Grasindo, 1991), h. 105.  
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c. Sedangkan menurut Andi Mappiare bahwa minat adalah suatu perangkat mental 

yang terdiri dari suatu campuran dari perasaan, harapan, pendirian, prasangka, rasa 

takut atau kecenderungan-kecenderungan lain yang mengarahkan individu kepada 

suatu pilihan tertentu.
14

 

Dari berbagai definisi tentang minat yang dikemukakan di atas, maka dalam 

penelitian ini penulis menyimpulkan bahwa minat adalah rasa tertarik terhadap 

bidang studi tertentu dan merasa senang untuk mempelajarinya. Timbulnya minat 

terhadap suatu obyek ditandai dengan rasa senang dan rasa tertarik. Seseorang yang 

memiliki minat terhadap suatu pelajaran selalu diliputi oleh perasaan senang. 

Setiap individu memiliki minat terhadap suatu hal yang ia sukai. Minat 

merupakan kecenderungan rasa suka yang tinggi terhadap sesuatu. Minat merupakan 

dasar yang paling penting dalam keberhasilan proses pembelajaran. Untuk 

meningkatkan minat belajar, maka dibutuhkan adanya motivasi. Semakin tinggi 

motivasi seseorang, maka semakin tinggi pula minat belajarnya. Dalam proses 

pembelajaran, minat dan motivasi merupakan aspek yang sangat penting. Semakin 

tepat motivasi yang diberikan, maka semakin meningkat pula minat belajar itu 

sendiri. 

Minat adalah perasaan suka atau senang dari seseorang terhadap sesuatu 

obyek. Hal ini seperti dikemukakan oleh Slameto yang menyatakan bahwa minat 

sebagai suatu rasa lebih suka dan rasa keterikatan pada suatu hal atau aktivitas, tanpa 

ada yang menyuruh. Minat pada dasarnya adalah penerimaan akan suatu hubungan 

antara diri sendiri dengan sesuatu di luar diri. Semakin kuat atau dekat hubungan 

tersebut, semakin besar minat. 
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Andi Mappiare, Psikologi Remaja (Surabaya: Usaha Nasional, 1982), h. 6.  
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Dunn & Dunn mendefenisikan minat belajar adalah cara seseorang mulai 

berkonsentrasi, menyerap, memproses dan menampung informasi yang baru dan sulit. 

Suparman mendefenisikan minat belajar sebagai kombinasi dari bagaimana seorang 

menyerap, kemampuan mengatur dan mengolah informasi dalam belajar. Susilo 

mendefenisikan minat belajar sebagai cara yang cenderung dipilih seseorang untuk 

menerima informasi dari lingkungan dan memproses informasi tersebut.
15

 

Berdasarkan beberapa pendapat di atas, maka penulis menyimpulkan bahwa minat 

belajar adalah cara berkonsentrasi yang dilakukan peserta didik untuk menangkap dan 

mengelola informasi yang diberikan. 

Andi Mappiare mengemukakan bahwa minat adalah perangkat psikologis 

yang terdiri dari berbagai perasaan, harapan, keyakinan, prasangka, ketakutan, atau 

kecenderungan lain yang mengarahkan seseorang pada suatu gagasan tertentu. Dalam 

istilah sederhana, minat berarti tingkat kecenderungan dan kegembiraan yang tinggi 

atau keinginan yang kuat untuk sesuatu. HC Witherington menjelaskan bahwa minat 

adalah kesadaran seseorang bahwa suatu objek, orang, masalah atau situasi 

menyangkut dirinya.
16

 

Minat juga dapat diartikan sebagai kecenderungan untuk memperhatikan dan 

bertindak terhadap orang, kegiatan, atau situasi yang menjadi objek minat, disertai 

dengan rasa senang.
17

 Sedangkan Abu Ahmadi mengartikan minat sebagai sikap jiwa 

seseorang untuk memusatkan perhatiannya pada suatu objek pada salah satu dari 
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Akrim, Strategi Peningkatan Daya Minat Belajar Siswa (Cet. I; Yogyakarta: Pustaka Ilmu, 

2021), h. 26. 

16
H. C. Wherington, Psikologi Pendidikan (Jakarta: Aksara baru, 1982), h. 122.    

17
Abd. Rahman Shaleh, Psikologi Suatu Pengantar dalam Perspektif Islam (Jakarta: PT. 

Prenada Media, 2004), h. 262.  
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ketiga jiwanya (kognitif, sadar dan emosional), dan dalam hal ini unsur panca indra 

adalah yang paling kuat.
18

 

Minat mengandung unsur-unsur yang terdiri dari kognisi (mengenal), emosi 

(perasaan), dan konasi (kehendak). Faktor kognitif, dalam arti minat didahului oleh 

pengetahuan dan informasi tentang objek yang menjadi tujuan minat tersebut. Faktor 

afektif karena keikutsertaan atau pengalaman disertai dengan perasaan tertentu 

(feeling happy), sedangkan faktor afektif merupakan kelanjutan dari kedua faktor 

tersebut, berupa kemauan dan keinginan untuk melakukan suatu kegiatan, termasuk 

kegiatan yang diselenggarakan oleh sekolah. 

Secara garis besar, minat memiliki dua arti. Pertama, usaha dan kemauan 

untuk belajar dan menemukan sesuatu. Kedua, merupakan dorongan pribadi 

seseorang untuk mencapai tujuan tertentu. Minat berkaitan dengan dorongan yang 

mendorong kita untuk cenderung atau merasa tertarik pada orang, objek, aktivitas, 

atau pengalaman. Dengan kata lain, minat dapat menjadi alasan untuk terlibat dalam 

suatu kegiatan. 

Minat#menurut#Elizabeth B. Hurlock merupakan sumber motivasi yang 

mendorong untuk melakukan apa yang mereka inginkan bila mereka bebas memilih. 

Bila mereka melihat bahwa sesuatu akan menguntungkan, mereka merasa berminat, 

bila kepuasan berkurang minatpun berkurang.19 Minat akan menambah kegembiraan 

pada setiap kegiatan yang ditekuni seseorang. Bila peserta didik berminat pada suatu 

kegiatan, pengalaman mereka jauh lebih menyenangkan. Lagi pula jika peserta didik 

tidak memperoleh kegembiraan suatu kegiatan, mereka akan berusaha seperlunya 
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Abu Ahmadi, Psikologi Umum (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2003), h. 151.   

19
Elizabeth B. Hurlock, Perkembangan Anak (Jakarta: PT. Erlangga, 1978), h. 114.  
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saja. Akibatnya prestasi mereka jauh lebih rendah dari kemampuan yang 

sebenarnya.20 

Wiliam#James#menambahkan#bahwa minat merupakan faktor utama yang 

menentukan derajat keaktifan belajar peserta didik.21 Artinya, minat tidak hanya 

diekspresikan melalui pernyataan yang menunjukkan peserta didik lebih menyukai 

sesuatu dari pada yang lainnya, tetapi dapat juga diimplementasikan melalui 

partisipasi aktif dalam suatu kegiatan. Suatu anggapan yang keliru adalah bila 

mengatakan bahwa minat dibawa sejak lahir. Minat adalah perasaan yang didapat 

karena berhubungan dengan sesuatu. Minat terhadap sesuatu itu dipelajari dan dapat 

mempengaruhi aktivitas belajar selanjutnya serta mempengaruhi penerimaan minat-

minat baru. Jadi, minat terhadap sesuatu merupakan hasil belajar dan cenderung 

mendukung belajar aktivitas berikutnya.  

Dengan#kata#lain, minat adalah suatu rasa lebih suka dan rasa keterikatan 

pada suatu hal atau aktivitas suasana tanpa ada yang menyuruh. Minat pada dasarnya 

adalah penerimaan akan suatu hubungan antara diri sendiri dengan sesuatu di luar 

diri. Semakin kuat atau dekat hubungan tersebut, maka semakin besar#minatnya.  

Menurut#Drs.#Agus#Sujanto minat adalah perbuatan perhatian yang sengaja 

terlahir dengan kemauan dan bergabung pada minat dan bakat. Sedangkan menurut 

Kriterinton minat adalah kesadaran seseorang terhadap suatu objek, suatu soal atau 

situasi yang mengandung sangkut paut dirinya.  

                                                             
20

Tjandrasa, Psikologi Perkembangan Anak dan Remaja (Jakarta: BPK Gunung Muria, 1989), 

h. 144.   

21
Moh. Uzer Usman, Menjadi Guru Profesional (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2004), h. 

27.   
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Berbagai pendapat yang berbeda mengemukakan arti dari minat, namun 

demikian pada dasarnya mengatakan bahwa minat itu timbul dari dalam diri peserta 

didik yang disertai dengan rasa senang lalu diekspresikan dengan perbuatan, kalau 

peserta didik itu tidak berminat terhadap sesuatu, maka ia tidak akan 

memperdulikannnya dan tidak pula diekspresikan dengan perbuatannya. 

Berdasarkan beberapa literatur di atas, dapat disimpulkan bahwa minat adalah 

kecenderungan hati untuk memperhatikan suatu hal atau aktivitas dimana aktivitas 

tersebut secara terus menerus diperhatikan dan dilakukan tanpa adanya paksaan dari 

orang lain, sebaliknya dengan disertai rasa senang.  

2. Unsur-unsur Minat  

Abdul Rahman Abror, menjabarkan unsur-unsur minat sebagai berikut: 

a. Unsur kognisi (mengenal). Minat didahului oleh pengetahuan dan informasi 

mengenai objek yang dituju oleh minat tersebut. 

b. Unsur emosi (perasaan). Partisipasi atau pengalaman disertai dengan perasaan 

tertentu dan biasanya minat disertai dengan perasaan senang. 

c. Unsur konasi (kehendak). Unsur konasi merupakan kelanjutan dari kedua unsur 

tersebut di atas yaitu diwujudkan dalam bentuk kemauan dan hasrat untuk 

melakukan suatu kegiatan. 

Adityaromantika, menjabarkan unsur-unsur minat sebagai berikut: 

a. Perhatian. Seseorang dikatakan berminat apabila disertai adanya perhatian, yaitu 

kreativitas jiwa yang tinggi yang semata-mata tertuju pada suatu objek. Jadi 

seseorang yang berminat terhadap suatu objek maka perhatiannya akan memusat 

terhadap suatu objek tersebut. 
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b. Kesenangan. Perasaan senang terhadap suatu objek baik orang ataupun benda 

akan menimbulkan minat pada diri seseorang. Seseorang merasa tertarik 

kemudian pada saatnya timbul keinginan yang dikehendaki agar objek tersebut 

menjadi miliknya. Dengan demikian, maka individu yang bersangkutan akan 

berusaha untuk mempertahankan objek tersebut. 

c. Kemauan. Kemauan yang dimaksud adalah dorongan yang terarah pada suatu 

tujuan yang dikehendaki oleh pikiran. Dorongan ini akan melahirkan timbulnya 

suatu perhatian terhadap suatu objek. Sehingga dengan demikian akan muncul 

minat seseorang yang bersangkutan.  

3. Ciri-ciri Minat  

Seseorang yang memiliki minat atau mempunyai minat terhadap sesuatu hal akan 

memiliki ciri-ciri yang terlihat. Elizabeth B. Hurlock, menjabarkan ciri-ciri minat 

sebagai berikut: 

a. Minat tumbuh bersamaan dengan perkembangan fisik dan mental, minat di 

semua bidang berubah selama terjadi perubahan fisik dan mental. Ada anak yang 

berkembang lebih cepat atau lebih lambat dari pada teman sebayanya. Mereka 

yang lambat matang, sering menghadapi masalah sosial karena minat mereka 

minat anak, sedangkan minat teman sebaya mereka sudah memasuki minat 

remaja. 

b. Minat tergantung pada kesiapan belajar. Anak-anak tidak dapat mempunyai 

minat sebelum mereka siap secara fisik dan mental. Sebagai contoh, mereka tidak 

dapat mempunyai minat yang sungguh-sungguh untuk permainan bola sampai 

mereka memiliki kekuatan dan koordinasi otot yang diperlukan untuk permainan 

bola tersebut. 
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c. Minat tergantung pada kesempatan belajar. Kesempatan untuk belajar tergantung 

pada lingkungan dan minat, baik anak-anak maupun dewasa yang menjadi bagian 

dari lingkungan anak. Karena lingkungan anak kecil sebagian besar terbatas pada 

rumah. 

d. Perkembangan minat terbatas. Ketidakmampuan fisik dan mental serta 

pengalaman sosial yang terbatas dapat membatasi minat anak. 

e. Minat dipengaruhi oleh budaya. Anak-anak mendapatkan kesempatan dari orang 

tua, guru dan orang dewasa lain untuk belajar mengenai apa saja yang dianggap 

oleh kelompok budaya mereka dianggap minat yang sesuai dan mereka tidak 

diberi kesempatan untuk menekuni minat yang dianggap tidak sesuai bagi 

kelompok budaya mereka. 

f. Minat berbobot emosional, bobot emosional yang tidak menyenangkan dapat 

melemahkan minat dan bobot emosional yang menyenangkan menguatkan minat. 

g. Minat itu bersifat egosentris, sepanjang masa kanak-kanak, minat itu bersifat 

egosentris. 

Selain beberapa unsur minat di atas, di dalam buku ”Belajar dan Faktor-faktor yang 

Mempengaruhinya”, Slameto menambahkan bahwa ciri seseorang mempunyai minat 

terdiri atas sebagai berikut:  

a. Minat dapat diekspresikan melalui suatu pernyataan yang menunjukkan bahwa 

peserta didik lebih menyukai suatu hal dari pada yang lain.  

b. Siswa yang memiliki minat terhadap suatu subjek tertenu cenderung untuk 

memberikan perhatian yang lebih besar terhadap subjek tersebut.  

c. Minat dapat dimanifestasikan melalui partisipasi dalam suatu aktivitas.  
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4. Macam-macam Minat  

Minat memegang peranan penting dalam pelaksanaan proses pembelajaran. 

Minat dapat digolongkan menjadi beberapa macam, antara lain berdasarkan 

timbulnya minat, berdasarkan arahnya minat dan berdaasarkan cara mengungkapkan 

minat. 

a. Berdasarkan timbulnya, minat dapat dibedakan menjadi dua macam antara lain:  

1) Minat primitif adalah minat yang timbul karena kebutuhan biologis atau 

jaringan-jaringan tubuh, misalnya kebutuhan akan makanan, perasaan enak 

dan nyaman, kebebasan beraktivitas serta seks.  

2) Minat kultural atau sosial adalah minat yang timbulnya karena proses belajar, 

minat ini tidak secara langsung berhubungan dengan diri kita. Misalnya minat 

belajar individu punya pengalaman bahwa masyarakat atau lingkunganakan 

lebih menghargai orang-orang terpelajar dan pendidikan tinggi, sehingga hal 

ini akan menimbulkan minat individu untuk belajar dan berprestasi agar 

mendapat penghargaan dari lingkungan, hal ini mempunyai arti yang sangat 

penting bagi harga dirinya.  

b. Berdasarkan arahnya, minat dapat dibedakan menjadi dua macam antara lain:  

1) Minat intrinsik adalah minat yang langsung berhubungan dengan aktivitas itu 

sendiri, ini merupakan minat yang lebih mendasr atau minat asli. Misalnya 

seseorang belajar karena memang pada ilmu pengetahuan atau karena 

memang senang membaca, bukan karena ingin mendapatkan pujian atau 

penghargaan.  

2) Minat ekstrinsik adalah minat yang berhubungan dengan tujuan akhir dari 

kegiatan tersebut, apabila tujuannya sudah tercapai ada kemungkinan minat 
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tersebut hilang. Misalnya seseorang yang belajar dengan tujuan agar menjadi 

juara kelas atau lulus ujian.  

c. Berdasarkan cara mengungkapkan minat dapat dibedakan menjadi empat macam 

antara lain:  

1) Expressed interest adalah minat yang diungkapkan dengan cara meminta 

kepada subjek untuk menyatakan atau menuliskan kegiatan-kegiatan baik 

yang berupa tugas maupun bukan tugas dengan perasaan senang.  

2) Manifest interest adalah minat yang diungkapkan dengan cara mengobservasi 

secara langsung terhadap aktivitas-aktivitas yang dilakukan subjek. 

3) Tested interest adalah minat yang diungkapkan cara menyimpulkan dari hasil 

jawaban tes objektif yang diberikan.  

4) Inventoried interest adalah minat yang diungkapkan dengan menggunakan 

alat-alat yang sudah distandardisasikan.22 

C. Tinjauan tentang Kesulitan Belajar 

1. Pengertian Kesulitan 

Kesulitan merupakan terjemahan dari kata bahasa Inggris, yaitu learning 

disability yang berarti ketidakmampuan belajar. Kata disability diterjemahkan 

“kesulitan” untuk memberikan kesan optimis bahwa anak sebenarnya masih mampu 

untuk belajar. Menurut seorang ahli pedidikan, Dimyati Mahmud mengemukakan 

bahwa “belajar adalah perubahan dalam diri seseorang yang terjadi karena 

pengalaman”. Kesulitan belajar dapat diartikan sebagai suatu kondisi dan suatu proses 

belajar yang ditandai adanya hambatan-hambatan tertentu untuk mencapai hasil 

belajar.  

                                                             
22

Abd. Rahman Shaleh, Psikologi Suatu Pengantar dalam Perspektif Islam, h. 265-266.  
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Hambatan-hambatan belajar ini bukan hanya masalah intruksional atau 

pedagogis saja, tetapi merujuk pada masalah psikologis. Peserta didik yang 

mengalami hambatan dalam proses pembelajaran akan mendapatkan hasil 

pembelajaran yang kurang optimal. Menurut Mulyadi kesulitan belajar mempunyai 

pengertian yang luas, meliputi : 

a. Learning disorder adalah keadaan dimana proses belajar seseorang terganggu 

karena timbulnya respon yang bertentangan. Dengan demikian, hasil belajar yang 

dicapai akan lebih rendah dari potensi yang dimiliki.  

b. Learning disabilities (ketidakmampuan belajar) adalah ketidakmampuan 

seseorang yang mengacu kepada gejala dimana seseorang tidak mampu belajar 

(menghindari belajar) sehingga hasil belajarnya dibawah potensi intelektualnya. 

c. Learning disfunction (ketidakfungsian belajar) adalah menunjukkan gejala 

dimana proses belajar tidak berfungsi dengan baik meskipun pada dasarnya tidak 

ada tanda-tanda subnormalitas mental, gangguan alat indera atau gangguan 

psikologis lainnya.  

d. Under achiever adalah mengacu pada seseorang yang memiliki tingkat potensi 

intelektual diatas normal, tetapi prestasi belajarnya tergolong rendah. kurangnya 

latihan, dan kurangnya referensi Arab.
23

 

Pakar psikologi menambahkan bahwa belajar merupakan pengalaman hidup 

sehari hari dalam bentuk apapun, alasannya sampai batas tertentu pengalaman hidup 

juga berpengaruh besar terhadap pembentukan kepribadian organisme yang 

                                                             
 

23
Moh. Tamimi, dkk, “Optimalisasi Pembelajaran Bahasa Arab (Analisis Kendala-kendala 

dan Solusi Kreatif Pembelajaran Maharotul Istima‟ dan Maharotul Kalam Terhadap Mahasiswa Prodi 

Pendidikan Bahasa Arab Institut Ilmu Keislaman Annuqayah, Sumenep”, h. 786.  
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bersangkutan. Mungkin, inilah dsar pemikiran yang mengilhami gagasan everyday 

learning (belajar sehari-hari) yang dipopulerkan oleh Profesor John B. Biggs. 

 Drs. Slameto juga merumuskan pengertian tentang belajar yaitu suatu proses 

usaha yang dilakukan individu untuk memperoleh suatu perubahan tingkah laku yang 

baru secra keseluruhan, sebagai hasil pengalaman individu itu sendiri dalam interaksi 

dengan lingkunganya. Dari beberapa pendapat para ahli yang dikemukakan diatas 

dapat dipahami bahwa belajar adalah suatu kegiatan yang dilakukan dengan 

melibatkan dua unsur, yaitu jiwa dan raga. Gerak raga yang ditunjukan harus sejalan 

dengan proses jiwa untuk mendapatkan perubahan. Tentu saja perubahan yang 

didapatkan itu bukan fisik tetapi perubahan jiwa dengan sebab masuknya kesan-kesan 

yang baru. 

 Akhirnya dapat disimpulkan bahwa belajar adalah serangkaian kegiatan jiwa 

raga untuk memperoleh suatu perubahan tingkah laku sebagai hasil dari pengalaman 

individu dalam interaksi dengan lingkunganya yang menyangkut kognitif, afektif dan 

psikomotor. Akhirnya dapat disimpulkan bahwa belajar adalah serangkaian 

kwegiatan jiwa raga untuk memperoleh suatu perubahan tingkah laku sebagai hasil 

dari pengalaman individu dalam interaksi dengan lingkunganya yang menyangkut 

kognitif, afektif dan psikomotor. 

2. Teori-teori Belajar 

a. Teori belajar behavioristik (tingkah laku) 

Behavioristik adalah perubahan tigkah laku akibat interaksi antara stimulus 

dan respon, yaitu perubahan keamampuan siswa untuk bertingkah laku sebagai hasil 

interaksi antara stimulus dan respon. Perubahan tingkah laku boleh berwujud sesuatu 

yang konkret (dapat diamati) atau nonkonkret (tidak dapat diamati).  
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b. Teori belajar kognitif  

Kognitif merupakan suatu teori belajar yang lebih mementingkan proses 

belajar dari pada hasil belajar itu sendiri. Bagi penganut aliran ini, belajar tidak 

sekedar melibatkan hubungan stimulus dan respon, namun lebih dari itu, belajar 

melibatkan proses berpikir yang sangat kompleks. Teori ini mempunyai perspektif 

bahwa para peserta didik memperoleh informasi dan pelajaran melalui upaya 

mengorganisisr, menyimpan dan menemukan hubungan antara pengetahuan yang 

baru dengan pengetahuan yang lama atau pengetahuan yang telah ada, teori ini 

memusatkan perhatian pada cara manusia merasakan, mengolah, menyimpan dan 

merespon informasi.  

c. Teori belajar humanistik  

Teori ini sangat menekankan pentingnya isi dari proses belajar. Menurut 

Bloom dan Krathwohl menunjukkan tiga kawasan yang dipelajari oleh siswa yaitu 

kognitif (pengetahuan, pemahaman, aplikasi, analisis, sintesis dan evaluasi), 

psikomotor (peniruan, penggunaa, ketepatan, perangkaian, naturalisasi), dan afektif 

(pengenalan, merespon, penghargaan, pengorganisasian, dan pengalaman). Teori ini 

juga berprinsip bahwasanya dalam proses pembelajaran harus mengajarkan peserta 

didik bagaimana belajar dan menilai kegunaan belajar itu pada dirinya sendiri.  

d. Teori belajar sibernistik  

Menurut teori ini belajar adalah pengolahan informasi, teori ini berasumsi 

bahwa tidak adapun cara belajar yang ideal untuk segala situasi, sebab cara belajar 

ditentukan oleh sistem informasi. Menurut Landa memaparkan bahwa ada dua 

macam proses berfikir, pertama disebut algoritmik yaitu proses berpikir linier, 
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konvergen, lurus menuju saru target tertentu. Kedua adalah cara berpikir heuristik, 

yaitu berpikir secara divergen, menuju pada beberapa target sekaligus. 

D. Faktor Penyebab Minat dan Kesulitan Belajar 

1. Faktor Penyebab Minat Belajar 

Faktor minat memegang peranan yang sangat penting. Ketertarikan individu 

terhadap suatu objek, pekerjaan, orang, objek, dan masalah yang berkaitan dengan 

dirinya timbul karena ada faktor-faktor yang mempengaruhi objek yang diamati. 

Dalam buku-buku psikologi perkembangan, pendekatan tentang hidup digambarkan 

sebagai berikut: 

“Karena minat muncul tergantung pada jenis kelamin/gender, kecerdasan, 

lingkungan tempat tinggal, peluang untuk mengembangkan minat, minat teman 

sebaya, status dalam kelompok sosial, kemampuan bawaan, minat keluarga, dan 

banyak faktor lainnya.”
24

 

Faktor yang dapat mempengaruhi timbulnya minat terhadap sesuatu, secara 

garis besar dapat dikelompokkan menjadi dua yaitu yang bersumber dari dalam diri 

individu yang bersangkutan (misal: umur, bobot, jenis kelamin, pengalaman, 

perasaan mampu, kepribadian) dan yang berasal dari luar mencakup lingkungan 

keluarga, lingkungan sekolah dan lingkungan masyarakat. Agus Sujanto25 

memperkuat pendapat ini, dengan menyebutkan bahwa faktor yang mempengaruhi 

minat ada dua, yakni faktor internal dan faktor eksternal.  

 

 

                                                             
24

Jasman Adimiharja, Psikologi Umum Pusat Pengembangan Penataran Guru Tertulis 

(Bandung, 1987-1988), h. 216.   

25
Yasin Setiawan, Pengembangan Minat pada Anak, h. 12.  
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a. Faktor internal. Adapun faktor yang tergolong dalam faktor internal, yaitu: 

1) Motif. Motif adalah keadaan dalam pribadi orang yang mendorong individu 

untuk melakukan aktivitas-aktivitas tertentu guna mencapai tujuan.  

2) Sikap. Sikap adalah adanya kecendrungan dalam subjek untuk menerima, 

menolak suatu objek yang berharga baik atau tidak baik.  

3) Permainan. Permainan adalah merupakan suatu permasalahan tenaga psikis 

yang tertuju pada suatu subjek semakin intensif perhatiannya.  

4) Pengalaman. Pengalaman adalah suatu proses pengenalan lingkungan fisik 

yang nyata baik dalam dirinya sendiri maupun di luar dirinya dengan 

menggunakan organ-organ indra.  

5) Tanggapan. Tanggapan adalah banyaknya yang tinggal dalam ingatan setelah 

itu melakukan pengamatan. Kalau kita lihat secara jeli, maka akan tampak 

suatu perbedaan antara pengamatan dan tanggapan, meskipun keduanya 

merupakan gejala yang saling berkaitan, karena tanggapan itu sebenarnya 

kesan yang tinggal setelah individu mengamati objek. Tanggapan itu terjadi 

setelah adanya pengamatan, maka semakin jelas individu mengamati suatu 

objek, akan semakin positif tanggapannya.  

6) Persepsi. Persepsi merupakan proses untuk mengingat atau 

mengidentifikasikan sesuatu, biasanya dipakai dalam persepsi rasa, bila benda 

yang kita ingat atau yang kita identifikasikan adalah objek yang 

mempengaruhi oleh persepsi, karena merupakan tanggapan secara langsung 

terhadap suatu objek atau rangsangan.  
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b. Faktor eksternal. Lingkungan bisa juga mempengaruhi minat, karena lingkungan 

mempunyai peranan yang sangat penting terhadap individu, baik itu lingkungan 

fisik yang berhubungan dengan benda konkrit maupun lingkungan fisik yang 

berhubungan dengan jiwa seseorang. Lingkungan itu sendiri terbagi atas dua 

bagian, yakni: 

1) Lingkungan fisik, yaitu berupa alat misalnya keadaan tanah.  

2) Lingkungan sosial, yaitu merupakan lingkungan masyarakat dimana 

lingkungan ini adanya interaksi individu yang satu dengan yang lain. Keadaan 

masyarakat akan memberi pengaruh tertentu kepada individu.  

Dengan teknik pengungkapan yang cukup berbeda, Crow and Crow26 

mengungkapkan bahwa ada tiga faktor yang mempengaruhi minat, antara lain yaitu:  

a. Dorongan dari dalam diri individu. Dorongan ingin tahu atau rasa ingin tahu akan 

membangkitkan minat untuk membaca, belajar, menuntut ilmu, melakukan 

penelitian dan lain-lain.  

b. Motif sosial. Motif sosial ini dapat menjadi faktor yang membangkitkan minat 

untuk melakukan sesuatu aktivitas tertentu. Misalnya minat untuk belajar atau 

menuntut ilmu pengetahuan timbul karena ingin mendapat penghargaan dari 

masyarakat, karena biasanya yang memiliki ilmu pengetahuan cukup luas (orang 

pandai) mendapat kedudukan tinggi dan terpandang dalam masyarakat.  

c. Faktor emosional. Minat mempunyai hubungan yang erat dengan emosi. Bila 

seseorang mendapatkan kesuksesan pada aktivitas akan menimbulkan perasaan 

senang, dan hal tersebut akan memperkuat minat terhadap aktivitas tersebut. 

Sebaliknya suatu kegagalan akan menghilangkan minat terhadap hal tersebut.  

                                                             
26

Abd. Rahman Shaleh, Psikologi Suatu Pengantar dalam Perspektif Islam, h.265-266.   
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Jadi minat merupakan suatu kecenderungan yang menetap dalam hati untuk 

selalu mengingat sesuatu atau mengerjakan sesuatu secara terus menerus tanpa 

merasa terbebani untuk mendapatkan apa yang dibutuhkan dengan disertai perasaan 

senang. Adapun indikatornya yaitu: perasaan senang, partisipasi, perhatian, keaktifan, 

dan mentaati peraturan atau aturan main yang terkait dengan subjek. 

2. Faktor Penyebab Kesulitan Belajar 

Seperti yang kita ketahui dalam proses pembelajaran terdapat peserta didik 

yang berkesulitan belajar. Masalah yang satu ini tidak hanya dirasakan oleh sekolah 

modern di perkotaan, tapi juga dimiliki oleh sekolah tradisional di pedesaan. Hanya 

yang membedakannya pada sifat, jenis, dan faktor penyebabnya. Setiap peserta didik 

pada prinsipnya tentu berhak memperoleh peluang untuk mencapai kinerja akademik 

(academic performance) yang memuaskan. Namun dari kenyataan sehari-hari tampak 

jelas bahwa peserta didik memiliki perbedaan dalam hal kemampuan intelektual, 

kemampuan fisik, latar belakang keluarga, kebiasaan dan pendekatan belajar yang 

terkadang sangat mencolok antara satu peserta didik dengan peserta didik lainnya.  

Bermacam-macam kesulitan belajar sebagaimana disebutkan di atas selalu 

ditemukan di sekolah. Apalagi suatu sekolah dengan sarana prasarana yang kurang 

lengkap, dan dengan tenaga guru apa adanya. Skala rasio antara kemampuan daya 

tampung sekolah, jumlah tenaga pendidik yang tidak seimbang dan jumlah peserta 

didik melebihi daya tampung sekolah. Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan 

bahwa kesulitan belajar adalah suatu kondisi dimana peserta didik tidak dapat belajar 

secara wajar, disebabkan adanya ancaman, hambatan, ataupun gangguan dalam 

belajar. 
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Kesulitan belajar peserta didik biasanya tampak jelas dari menurunya prestasi 

belajarnya. Namun, kesulitan belajar juga dapat dilihat dari cara mereka 

menyelesaikan tugas di dalam kelas maupun di luar kelas. Adapun faktor penyebab 

timbulnya kesulitan belajar terdiri atas dua macam, yaitu :  

1) Faktor internal peserta didik, yakni hal-hal atau keadaan-keadaan yang 

muncul dari dalam diri peserta didik itu sendiri. Faktor internal peserta didik 

ini meliputi gangguan atau kekurang mamapuan psiko-fisik peserta didik, 

yaitu:  

a) Yang bersifat kognitif (ranah cipta), antara lain seperti rendahnya kapasitas 

intelektual peserta didik yang meliputi hafalan, ingatan, dan pemahaman.  

b) Yang bersifat afektif (ranah rasa), antara lain seperti minat, labilnya sikap dan 

emosi, proses penerimaan, menanggapi dan menghargai. 

c) Yang bersifat psikomotor (ranah karsa), antara lain seperti terganggunya alat-alat 

indera penglihatan dan pendengaran (mata dan telinga). 

2) Faktor ekternal peserta didik, yakni hal-hal atau keadaan-keadaan yang datang 

dari luar diri peserta didik meliputi semua situasi dan kondisi lingkungan 

sekitar yang tidak mendukung aktivitas belajar peserta didik. 

a) Lingkungan keluarga, contohnya perhatian terhadap anak, ketidak harmonisan 

hubungan antara ayah dengan ibu, dan rendahnya kehidupan ekonomi keluarga.  

b) Lingkungan masyarakat, contohnya wilayah perkampungan atau perkotaan, 

teman sepermainan dan cara bersosialisasi.  

c) Lingkungan sekolah, contohnya cara mengajar guru, kondisi dan letak gedung 

sekolah yang buruk seperti dekat pasar, kondisi tenaga pendidik serta media 

belajar yang kurang mendukung. 
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Selain faktor yang bersifat umum di atas, ada pula faktor lain yang juga 

menimbulkan kesulitan belajar peserta didik. Faktor ini dipandang sebagai faktor 

khusus. Misalnya sindrom psikologis berupa learning disability (ketidak mampuan 

belajar) sindrom (syndrome) berarti satuan gejala yang muncul sebagai indikator 

adanya keabnormalan psikis yang menimbulkan kesulitan belajar peserta didik. 

Sindrom itu misalnya disleksia (dyslexia) yaitu ketidakmampuan belajar membaca, 

disgrafia (disgrahaphia) yaitu ketidakmampuan belajar menulis, diskalkulia (ketidak 

mampuan belajar bahasa Arab). 

Seperti yang telah dijelaskan bahwa peserta didik yang mengalami kesulitan 

belajar adalah peserta didik yang tidak dapat belajar secara wajar, karena disebabkan 

adanya anacaman, hambatan, ataupun gangguan dalam belajar, sehingga 

menampakkan gejala-gejala yang bisa diamati oleh orang lain, guru, ataupun orang 

tua. Berikut berapa gejala yang dapat dilihat sebagai indikator adanya kesulitan 

belajar peserta didik:  

1) Menunjukkan prestasi belajar yang rendah, nilai di bawah rata-rata yang 

dicapai oleh kelompok peserta didik di kelas.  

2) Hasil belajar yang dicapai tidak sesuai dengan usaha yang dilakukan. Padahal 

peserta didik sudah berusaha belajar dengan keras, tetapi nilainya selalu 

rendah. 

3) Anak didik lambat dalam mengerjakan tugas-tugas belajar. Ia selalu tertinggal 

dengan kawan-kawannya dalam segala hal. Misalnya mengerjakan soal-soal 

dalam waktu lama baru selesai, dalam mengerjakan tugas-tugas selalu 

menunda waktu.  
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4) Anak didik menunjukkan sikap seperti acuh tak acuh, berpura-pura, berdusta, 

mudah tersinggung dan sebagainya.  

5) Anak didik menunjukkan tingkah laku yang tidak seperti biasanya 

ditunjukkan kepada orang lain. Dalam hal ini misalnya anak didik menjadai 

pemurung atau pemarah, selalu bingung, selalu sedih. 

Adapun faktor lain yang mempengaruhi kesulitan belajar bahasa Arab peserta didik 

yaitu: 
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1) Pembendaharaan kata. Pembendaharan kata selalu menjadi kendala pertama 

bagi peserta didik dalam mempelajari bahasa Arab dengan alasan sulit sekali 

mengingat mufrodat yang dihafal atau kesulitan dalam penerapan. Padahal 

kosa-kata adalah unsur pertama yang harus dimiliki oleh seseorang yang 

mempelajari bahasa, dalam hal ini bahasa Arab. 

2) Kurangnya latihan. Kurangnya latihan biasanya disebabkan karena kurangnya 

motivasi diri, takut untuk bertindak, takut salah, takut tidak bagus dan 

semacamnya. Ketakutan itu dipicu dengan berjalannya pikiran ke dua arah, 

satu sisi memikirkan susunan bahasa Indonesia dan satu sisinya lagi 

memikirkan susunan bahasa Arabnya, pikiran terpecah dua. Ada juga yang 

tidak banyak berlatih karena menunggu faktor eksternal, yaitu tidak memiliki 

teman untuk diajak berbicara menggunakan bahasa Arab.  

3) Kurangnya referensi Arab. Referensi Arab yang dimaksud di sini adalah 

pengetahuan Bahasa Arab yang bersumber dari orang Arab asli (native), 

seperti lahjah Arab, intonasi orang Arab ketika berbicara, pengucapan katanya 

(makhrojnya) dan lain sebagainya yang khas Bahasa Arab.  

Selain kendala di atas terdapat pula satu kendala lain, yaitu kendala buku 

ajar.27 Buku ajar yang tidak memperhatikan prinsip-prinsip penyajian materi bahasa 

Arab sebagai bahasa asing akan menjadi problem tersendiri dalam pencapaian tujuan. 

Prinsip-prinsip tersebut antara lain seleksi, gradasi, dan korelasi.  

                                                             
27

Sar‟an, “Prolematika Pembelajaran Bahasa Arab dan Solusinya”, At-Tasiri’iy 2, no. 2 

(2019), h. 99.  
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Seleksi maksudnya adalah bahwa buku ajar harus menunjukkan pemilihan 

materi yang memang diperlukan oleh pelajar di tingkat tertentu atau diprioritaskan 

untuk tingkat satuan pendidikan tertentu. Oleh sebab itu buku ajar yang baik adalah 

buku yang didasarkan pada kurikulum yang jelas. Gradasi maksudnya adalah 

berjenjang, yaitu berjenjang dalam penyajian, mulai dari materi yang mudah sampai 

ke materi yang susah. Sedangkan korelasi maksudnya adalah bahwa setiap unit yang 

disajikan harus memiliki kaitan yang saling menguatkan menjadi paduan yang utuh.  

Pemberian gambaran sosio-kultural Arab dalam buku ajar perlu dilakukan 

karena dengan pemahaman aspek ini akan membantu para pelajar memahami 

penggunaan ungkapan, kalimat, kata, atau nama- nama benda yang memang berkaitan 

dengan sosi-kultural pemilik bahasa ini. Namun tidak berarti bahwa penyajian materi 

harus sama dengan sosio-kultural bangsa Arab. Karena pada hakikatnya buku bahasa 

Arab yang baik bagi pelajar Indonesia adalah buku yang sistem penyajiannya sesuai 

dengan karakter bangsa Indonesia.  

Dalam rangka usaha mengatasi kesulitan belajar ada hal yang tidak bisa 

diabaikan dalam kegiatan mencari faktor yang diduga sebagai penyebabnya. Karena 

itu, mencari sumber-sumber penyebab utama dan sumber-sumber penyebab lainnya 

mutlak dilakukan secara akurat, efektif dan efisien. Secara garis besar, langkah-

langkah yang perlu ditempuh dalam rangka usaha mengatasi kesulitan belajar peserta 

didik, dapat dilakukan melalui enam tahap, yaitu pengumpulan data, pengolahan data, 

diagnosis, prognosis, treatment, dan evaluasi.  

1) Pengumpulan data. Untuk menemukan sumber penyebab kesulitan belajar 

diperlukan banyak informasi. Untuk memperoleh informasi perlu diadakan 

pengamatan langsung terhadap objek yang bermasalah. Teknik interview 
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(wawancara) ataupun teknik observasi (pengamatan) maupun dokumentasi, 

merupakan teknik yang saling melengkapi dalam rangka keakuratan data. 

Usaha lain yang dapat dilakukan dalam usaha pengumpuln data bisa melalui 

kegiatan sebagai berikut : 

a) Kunjungan rumah  

b) Studi kasus  

c) Sejarah  

d) Daftar pribadi  

e) Meneliti pekerjaan peserta didik 

f) Meneliti tugas kelompok  

g) Melaksanakan tes, baik tes IQ maupun tes prestasi 

2) Pengolahan data. Data yang telah terkumpul tidak akan ada artinya jika tidak 

diolah secara cermat. Faktor penyebab kesulitan belajar peserta didik jelas 

tidak dapat diketahui, karena data harus diolah. Langkah-langkah yang dapat 

ditempuh dalam rangka pengolahan data adalah sebagai berikut: 

a) Identifikasi kasus 

b) Membandingkan antar kasus 

c) Membandingkan dengan hasil tes 

d) Menarik kesimpulan.  

3) Diagnosis. Diagnosis adalah keputusan (penentuan) mengenai hasil dari 

pengolahan data. Tentu saja keputusan yang diambil itu setelah dilakukan 

analisis terhadap data yang telah diolah. Diagnosis dapat berupa hal-hal 

sebagai berikut.  
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a) Keputusan mengenai jenis kesulitan belajar peserta didik dan tingkat kesulitan 

belajar yang dirasakan peserta didik.  

b) Keputusan mengenai faktor yang ikut menjadi sumber penyebab kesulitan belajar 

peserta didik.  

c) Keputusan mengenai faktor utama yang menjadi sumber penyebab kesulitan 

belajar peserta didik.  

Karena diagnosis adalah penentuan jenis penyakit dengan meneliti 

(memeriksa) gejala-gejalanya atau proses pemeriksaan terhadap hal yang dipandang 

tidak beres, maka agar akurasi keputusan yang diambil tidak keliru tentu saja 

diperlukan kecermatan dan ketelitian yang tinggi, untuk mendapatan hasil yang 

meyakinkan itu sebaiknya minta bantuan tenaga ahli dalam bidang keahlian mereka 

masing-masing. Sperti dokter, psikolog, psikiater, sosiolog, guru kelas dan orang tua. 

4) Prognosis. Keputusan yang diambil berdasarkan hasil diagnosis menjadi dasar 

pijakan dalam kegaitan prognosis. Dalam prognosis dilakukan kegiatan 

penyusunan program dan penetapan ramalan mengenai bantuan yang harus 

diberikan kepada peserta didik untuk membantunya keluar dari kesulitan 

belajar. 

5) Treatment. Treatment adalah perlakuan. Perlakuan yang dimaksud adalah 

pemberian bantuan kepada peserta didik yang mengalami kesulitan belajar 

sesuai dengan program yang telah disusun pada tahap prognosis. bentuk 

treatment yang mungkin dapat diberikan adalah: 

a) Melalui bimbingan belajar individual 

b) Melalui bimbingan belajar kelompok 

c) Melalui remedial teaching untuk mata pelajaran tertentu 
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d) Melalui bimbingan orang tua dirumah 

e) Pemberian bimbingan pribadi untuk mengatasi masalah-masalah psikologis 

f)  Pemberian bimbigan mengenai cara belajar yang baik secara umum 

g) Pemberian bimbingan mengenai cara belajar yang baik sesuai dengan 

karaketristik setiap mata pelajaran, dalam hal ini khususnya bahasa Arab 

Ketepatan treatment yang diberikan kepada peserta didik yang mengalami 

kesulitan belajar sangat tergantung kepada ketelitian dalam pengumpulan data, 

pengolahan data dan diagnosis. Tapi bisa juga ketika pengumpulan datanya sudah 

lengkap dan pengolahan datanya dengan cermat, diagnosis yang diputuskan keliru, 

disebabkan oleh kesalahan analisis, maka treatment yang dilakukan peserta didik 

yang mengalami kesulitan belajar pun tidak akurat. Oleh karena itu, kecermatan dan 

ketelitian tingkat tinggi sangat dituntut dalam pengumpulan data, dan diagnosis, 

sehingga pada akhirnya treatment benar-benar mengenai objek dan subjek penelitian. 

6) Evaluasi 

Evaluasi di sini dimaksudkan untuk mengetahui apakah treatment yang telah 

diberikan berhasil dengan baik atau tidak. Artinya ada kemajuan atau kemunduran, 

yaitu peserta didik dapat dibantu keluar dari lingkaran masalah kesulitan belajar, atau 

gagal sama sekali. 

Kemungkinan gagal atau berhasil treatment yang telah diberikan kepada 

peserta didik, dapat diketahui sampai sejauh mana kebenaran jawaban peserta didik 

terhadap item-item soal yang diberikan dalam materi tertentu melalui alat evaluasi 

berupa tes prestasi belajar atau achievment test. Bila jawaban peserta didik sebagian 

besar banyak yang salah, itu sebagai pertanda bahwa treatment gagal. Karenannya, 

perlu pengecekan kembali dengan cara mencari penyebab dari kegagalan itu. 
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Ada kemungkinan data yang terkumpul kurang lengkap, program yang 

disusun tidak jelas dan tepat, atau diagnosis yang diambil tidak akurat karena 

kesalahan membaca data, sehingga berdampak langsung pada treatment yang bias. 

Kemungkinan lain juga bisa terjadi. Datanya lengkap, pengolahan datanya 

dengan cermat dan teliti, akurasi diagnosis meyakinkan, dan prognosis dengan jelas 

dan sistematis, tetapi karena treatment yang diberikan kepada peserta didik yang 

mengalami kesulitan belajar tidak sungguh-sungguh, asal-asalan juga menjadi 

pangkal penyebab gagalnya usaha mengatasi kesulitan belajar peserta didik. 

Agar tidak terjadi kesalahan pengertian, disini perlu ditegaskan bahwa 

pengecekan kembali hanya dilakukan bila terjadi di kegagalan treatment berdasarkan 

evaluasi, dimana hasil prestasi belajar peserta didik masih rendah di bawah standar. 

Dalam rangka pengecekan kembali atas kegagalan treatment, secara teoritis langkah-

langkah yang perlu ditempuh adalah sebagai berikut: 

a) Re-ceking data 

b) Re-diagnosis 

c) Re-prognosis 

d) Re-treatment 

e) Re-evaluasi 
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E. Kerangka Konseptual 

Kerangka konseptual adalah kaitan atau hubungan antara konsep satu dengan 

konsep lain yang berasal dari masalah yang ingin diteliti. Kerangka konsep diperoleh 

dari teori yang digunakan sebagai landasan penelitian. Adapun kerangka konseptual 

dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Minat dan Kesulitan Belajar Bahasa Arab Peserta Didik serta 

Faktor Penyebabnya di MTsN 1 Bone 
 

Faktor Penyebab Minat dan 

Kesulitan Belajar Bahasa 

Arab 

Faktor Internal: 

Faktor Biologis 
Faktor Psikologis 

Faktor Eksternal: 

Lingkungan keluarga 

Lingkungan sekolah 
Lingkungan masyarakat 

 

Faktor Internal: 

Intelegensi 

Bakat 

Motivasi 

Minat 

Faktor Eksternal: 

Lingkungan keluarga 

Lingkungan sekolah 

Lingkungan masyarakat 

Kesulitan Minat 

Faktor Penyebab Minat 

Faktor Internal: 

Motif, sikap, permainan, 

pengalaman, tanggapan, 

persepsi 

Faktor Eksternal: 

Lingkungan fisik 

Lingkungan sosial 

Faktor Penyebab Kesulitan 

Belajar 

Faktor Internal: 

Ranah afektif, ranah kognitif, 

ranah psikomotorik 

Faktor Eksternal: 

Lingkungan keluarga 

Lingkungan sekolah 

Lingkungan masyarakat 
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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

Secara etimologi kata metodologi terdiri dari dua kata yaitu “metodos” dan 

“logos”. Metodos berarti cara atau jalan dan logos berarti ilmu.
1
 Secara terminologi 

metodologi adalah cara pendekatan untuk mencapai tujuan dengan menggunakan 

pemikiran secara ilmiah. Penelitian adalah kegiatan sistematis yang menerapkan 

metode ilmiah untuk memecahkan masalah.
2
 

Metodologi penelitian merupakan bagian dari ilmu pengetahuan yang 

mempelajari tentang bagaimana cara-cara yang digunakan untuk mencari suatu 

kebenaran. Metode penelitian merupakan cara ilmiah untuk mengumpulkan dan 

menganalisis data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Metodologi adalah bagian 

dari metode dan lebih mendasar dibandingkan metode.
3
 

Berikut ini akan dijelaskan tentang metodologi penelitian untuk penelitian 

kualitatif yang terdiri dari jenis dan lokasi penelitian, pendekatan penelitian, sumber 

data, metode pengumpulan data, instrumen penelitian, teknik pengolahan dan analisis 

data, dan pengujian keabsahan data. 

 

 

 

                                                             

1
Sulaiman Saat dan Sitti Mania, Metodologi Penelitian Panduan bagi Peneliti Pemula 

(Gowa: Pusaka Almaida, 2019), h. 7.   

2
Sulaiman Saat dan Sitti Mania, Metodologi Penelitian Panduan Bagi Peneliti Pemula, h. 7.    

3
Nur Sayidah, Metodologi Penelitian Disertai dengan Contoh Penerapannya dalam 

Penelitian, Edisi I (Cet. I; Sidoarjo: Zifatama Jawara, 2018), h. 13-14.  
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A. Jenis dan Lokasi Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

Penelitian ini tergolong penelitian lapangan atau field research, yaitu penulis 

melakukan penelitian langsung ke lokasi untuk mendapatkan dan mengumpulkan 

data. Jenis penelitian ini adalah kualitatif, yakni penelitian dimaksudkan untuk 

mengkaji fenomena tentang sesuatu yang dialami oleh subjek penelitian sehingga 

menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata yang tertulis atau lisan dari orang-

orang dan perilaku yang diamati.
4
 

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif kualitatif yang 

merupakan suatu bentuk penelitian yang bertujuan untuk mendeskripsikan fenomena-

fenomena yang ada, baik fenomena alamiah maupun fenomena buatan manusia. 

Fenomena itu bisa berupa bentuk, aktivitas, karakteristik, perubahan, kesamaan, dan 

perbedaan antara fenomena yang satu dengan fenomena lainnya.
5
 

Secara teoretis, penelitian deskriptif adalah penelitian yang dimaksudkan 

untuk mengumpulkan informasi mengenai status suatu gejala yang ada, yaitu keadaan 

gejala menurut apa adanya pada saat penelitian dilakukan, sehingga hanya merupakan 

penyingkapan fakta dengan menganalisis data.
6
 Jadi, Penelitian deskriptif kualitatif di 

sini adalah hasil penelitian yang mendeskripsikan objek secara alamiah, faktual dan 

sistematis, yaitu mengenai minat dan kesulitan belajar bahasa Arab peserta didik serta 

faktor penyebabnya di MTsN 1 Bone.  

 

                                                             
4
Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kuantitatif (Cet. XIII; Bandung: Remaja 

Rosdakarya, 2012), h. 6.  

5
Sukmadinata, Metode Penelitian Pendidikan (Cet. I; Bandung: Rosdakarya, 2006), h. 72.   

6
 Suharsimi Arikunto, Manajemen Penelitian (Jakarta: Rineka Cipta, 2007), h. 234. 
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2. Lokasi Penelitian 

Lokasi penelitian tesis ini bertempat di MTsN 1 Bone, Kabupaten Bone yang 

terletak di Kecamatan Tanete Riattang, Kelurahan Manurungnge, Jl. Letjend. 

Soekawati. Peneliti memilih melakukan penelitian di Kabupaten Bone karena  

Kabupaten Bone memiliki jumlah Madrasah Tsanawiyah terbanyak dibanding 

Kabupaten lain yang ada di Provinsi Sulawesi Selatan.   

Kabupaten Bone memiliki 96 MTs yang terdiri dari 4 MTs Negeri dan 92 

MTs swasta.
7
 Hal ini merupakan suatu kebanggaan tersendiri untuk Kabupaten Bone 

dalam dunia pendidikan. Selain itu, Kecamatan Tanete Riattang memiliki struktur 

penduduk yang didominasi oleh pemeluk agama Islam terbanyak dibanding 

Kecamatan lain yang ada di Kabupaten Bone.
8
 

Peneliti memilih meneliti pada tingkatan Madrasah Tsanawiyah dengan 

asumsi bahwa dasar-dasar materi bahasa Arab lebih matang diajarkan pada tingkatan 

Tsanawiyah. Oleh sebab itu, sebagai seorang peneliti dari mahasiswa Prodi 

Pendidikan Bahasa Arab sebaiknya memperhatikan generasi penerus bahasa Arab 

agar peminat bahasa Arab tidak punah dan semakin bertambah.  

 

 

                                                             
7
Kemenag.go.id, “Emis Dashboard: Rekapitulasi Data PokokPendidikan Islam”, Situs 

ResmiKemenag.go.id.http://emispendis.kemenag.go.id/dashboard/?content=dataostatistik&action=prov

&prov=73/ (11 Agustus 2021). 

8
Ciptakarya.pu.go.id, “Rencana Terpadu dan Program Investasi Jangka Menengah (RPI2JM) 

Bidang Keciptakaryaan Kab. Bone Tahun 2015”, Situs Resmi Ciptakarya.pu.go.id. 

https://sippa.ciptakarya.pu.go.id/sippa_online/ws_file/dokumen/rpi2jm/DOCRPIJM_1479525917BAB

_6_RPI2JM_Bone_Profil_Kab_-.pdf/ (11 Agustus 2021). 

http://emispendis.kemenag.go.id/dashboard/?content=dataostatistik&action=prov&prov=73
http://emispendis.kemenag.go.id/dashboard/?content=dataostatistik&action=prov&prov=73
https://sippa.ciptakarya.pu.go.id/sippa_online/ws_file/dokumen/rpi2jm/DOCRPIJM_1479525917BAB_6_RPI2JM_Bone_Profil_Kab_-.pdf/
https://sippa.ciptakarya.pu.go.id/sippa_online/ws_file/dokumen/rpi2jm/DOCRPIJM_1479525917BAB_6_RPI2JM_Bone_Profil_Kab_-.pdf/
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B. Pendekatan Penelitian 

Pendekatan penelitian adalah sudut pandang yang digunakan untuk 

melakukan pengamatan. Pendekatan memiliki dua perspektif, yaitu pendekatan 

metodologi dan pendekatan studi atau keilmuan. Pendekatan metodologi pada 

penelitian tesis ini menggunakan pendekatan kualitatif. 

Penelitian kualitatif mendeskripsikan data secara tekstual yang diperoleh 

melalui hasil pengamatan, hasil wawancara, maupun dari dokumentasi. Penggunaan 

penelitian kualitatif dalam bidang pendidikan bertujuan untuk mendeskripsikan 

proses kegiataan pendidikan berdasarkan apa yang terjadi di lapangan sebagai bahan 

kajian lebih lanjut untuk membahas kekurangan dan kelemahan pendidikan pada 

bidang tertentu sehingga dapat ditemukan upaya penyempurnaannya.
9
 Sedangkan 

pada pendekatan studi atau keilmuan, penelitian ini menggunakan pendekatan 

interdisipliner, dimana pada Pascasarjana memerlukan penggunaan pendekatan 

interdisipliner atau pendekatan multidisipliner. 

Pendekatan interdisipliner adalah kajian kerja sama antar satu rumpun ilmu 

dengan ilmu lain yang relevan sehingga menjadi sebuah disiplin ilmu baru.
10

 Manfaat 

dari penggunaan pendekatan interdisipliner yaitu dapat mengembangkan 

keterampilan belajar sehingga peserta didik mampu menyesuaikan diri dengan 

kurikulum baru yang terus berkembang sehingga tenaga pendidik dapat 

meningkatkan minat peserta didik dalam belajar.  

                                                             
9
Direktorat Tenaga Kependidikan; Direktorat Jenderal Peningkatan Mutu Pendidik dan 

Tenaga kependidikan; Departemen Pendidikan Nasional, Pendekatan Jenis dan Metode Penelitian 

Pendidikan (Jakarta: t.p, 2008), h. 26. 

10
Agus Zaenul Fitri, dkk., Model Pendekatan Multi-Inter-Transdisipliner dalam 

Pembelajaran Berbasis Kurikulum KKNI (Cet. I; Tulungagung: Akademia Pustaka, 2020), h. 14-15. 
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C. Sumber Data 

Sumber data adalah subyek dari mana data dapat diperoleh.
11

 Dalam 

penelitian ini digunakan dua sumber data yakni sumber data primer dan sumber data 

sekunder. 

1. Sumber Data Primer  

Sumber data primer adalah sumber data utama yang diperoleh secara langsung 

di lapangan, misalnya dari narasumber/informan, peristiwa atau aktivitas dan tempat 

atau lokasi. Data primer biasa juga disebut data mentah karena diperoleh dari hasil 

penelitian lapangan secara langsung, yang masih memerlukan pengolahan lebih lanjut 

barulah data tersebut memiliki arti.
12

  

Narasumber/informan adalah individu yang memberikan tanggapan terhadap 

informasi yang ingin dikaji untuk melengkapi data penelitian. Peristiwa atau aktivitas 

adalah kejadian yang diamati secara langsung oleh peneliti untuk mengetahui situasi 

yang berkaitan dengan penelitian. Tempat atau lokasi adalah letak terjadinya kejadian 

yang diteliti. 

Sumber data primer penelitian ini berasal dari lapangan yang diperoleh 

melalui wawancara terstruktur terhadap informan yang berkompeten dan memiliki 

ilmu pegetahuan tentang masalah yang diteliti, dalam hal ini pendidik mata pelajaran 

bahasa Arab, peserta didik, kepala madrasah dan para wakil kepala madrasah 

(wakamad kurikulum, wakamad kesiswaan, dan wakamad sarana dan prasarana). 
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Sulaiman Saat dan Sitti Mania, Metodologi Penelitian Panduan Bagi Peneliti Pemula, h. 8. 

12
Muhammad Teguh, Metodologi Penelitian Ekonomi, Teori dan Aplikasi (Jakarta: Raja 

Grafindo, Persada, 2005), h. 122.  
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2. Sumber data Sekunder 

Sumber data sekunder adalah sumber data tambahan yang diperoleh secara 

tidak langsung di lapangan, melainkan dari sumber yang sudah dibuat oleh orang lain, 

misalnya melalui dokumen-dokumen atau melalui orang yang tidak terlibat langsung 

dalam fokus yang akan diteliti.
13

 Dokumen adalah bahan tertulis baik yang berbentuk 

fisik maupun yang berbentuk file yang dapat digunakan sebagai bahan referensi yang 

relevan dengan penelitian ini untuk melengkapi data penelitian.  

D. Metode Pengumpulan Data 

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

oleh peneliti untuk mengumpulkan data.
14

 Dilihat dari segi pendekatan kualitatif, 

maka metode pengumpulan data dalam penelitian ini dikumpulkan dengan cara 

melakukan observasi/pengamatan, interview/wawancara, dan dokumentasi. 

1. Observasi (Pengamatan) 

Observasi adalah pengamatan langsung dan pencatatan secara sistematik 

terhadap unsur-unsur yang tampak dalam suatu gejala atau gejala-gejala pada objek 

penelitian untuk mengetahui keberadaan objek, situasi, konteks, dan maknanya dalam 

upaya mengumpulkan data penelitian.
15

  

Berdasarkan uraian tersebut maka dapat disimpulkan bahwa observasi adalah 

metode pengumpulan data dengan jalan observasi langsung atau dengan jalan 

                                                             
13

Farida Nugrahani, Metode Penelitian Kualitatif dalam Penelitian Pendidikan Bahasa (t.t.: 

t.p., t.th.), h. 113.  

14
Riduan, Metode dan Teknik Menyusun Tesis (Cet. IX; Bandung: Alfabeta, 2013), h. 69. 

15
Hadari Nawawi dan Martini Hadari, Instrumen Penelitian Bidang Sosial (Pontianak: Gajah 

Mada University Press, 2006), h. 74.  
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pengamatan langsung ke obyek. Observasi pada peneitian ini difokuskan pada faktor 

kesulitan belajar bahasa Arab di MTsN 1 Bone. 

2. Wawancara  

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu, percakapan itu 

dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (interviewer) yang mengajukan 

pertanyaan dan yang diwawancarai (interviewed) yang memberikan jawaban atas 

pertanyaan itu.
16

 Dalam hal ini peneliti mewawancarai pihak-pihak yang dianggap 

relevan dengan penelitian ini, yaitu kepala madrasah, para wakil kepala madrasah 

(wakamad kurikulum, wakamad kesiswaan, dan wakamad sarana dan prasarana), 

pendidik mata pelajaran bahasa Arab, dan peserta didik yang ada di MTsN 1 Bone. 

3. Dokumentasi   

Metode pengumpulan data melalui dokumentasi merupakan pelengkap dalam 

penelitian kualitatif setelah teknik observasi dan wawancara. Dokumentasi adalah 

cara mendapatkan data dengan mempelajari dan mencatat buku-buku, arsip atau 

dokumen, dan hal-hal yang terkait dengan penelitian.
17

 Adapun dokumen yang 

dibutuhkan di sini adalah sejarah berdirinya MTsN 1 Bone, visi dan misi, struktur 

organisasi dan transformasi social. 

Dari beberapa metode pengumpulan data tersebut di atas, semuanya 

memerlukan kecakapan peneliti untuk mengumpulkan dan mencatat data penelitian 

agar data yang telah terkumpul dapat diolah dan dianalisis secara sistematis sehingga 

menghasilkan kesimpulan yang kredibel.  

                                                             
16

Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, h. 186.  

17
A. Kadir Ahmad, Dasar-dasar Metodologi Penelitian Kualitatif (Makassar: Indobis Media 

Centre, 2003), h. 106.  
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E. Instrumen Penelitian 

Instrumen penelitian adalah alat yang digunakan untuk mengumpulkan data di 

lapangan.
18

 Dalam penelitian kualitatif, yang menjadi instrumen atau alat penelitian 

adalah peneliti itu sendiri. Posisi peneliti sebagai instrumen (human instrument) 

mengharuskan peneliti memahami metodologi penelitian kualitatif serta penguasaan 

teori dan wawasan terhadap bidang yang diteliti.  

Berkaitan dengan posisi peneliti sebagai human instrument, maka peneliti 

kualitatif wajib memenuhi kualifikasi berikut, yaitu: responsif dan interaktif, dapat 

menyesuaikan diri, menekankan keutuhan, mendasarkan diri pada perluasan 

pengetahuan, memproses data dengan secepatnya, mengklarifikasikan dan 

mengikhtisarkan, serta mencari respon yang tidak lazim dan idiosinkratik.
19

 Peneliti 

sebagai instrumen utama bertugas untuk menetapkan fokus penelitian, memilih 

informan sebagai sumber data, melakukan pengumpulan data, menilai kualitas data, 

analisis data, menafsirkan data, dan membuat kesimpulan atas temuannya.
20

 

Di sisi lain, dalam penelitian kualitatif yang pada awalnya belum memiliki 

permasalahan dan pemahaman yang jelas, maka yang menjadi instrumen utama 

adalah peneliti itu sendiri, akan tetapi setelah mempelajari masalah yang terjadi di 

lapangan, maka peneliti dapat mengembangkan beberapa instrumen penelitian. 

Pengembangan dari instrumen tersebut dapat dibuat sesuai dengan metode 

                                                             
18

Sulaiman Saat dan Sitti Mania, Metodologi Penelitian Panduan Bagi Peneliti Pemula, h. 

100.  

19
Farida Nugrahani, Metode Penelitian Kualitatif dalam Penelitian Pendidikan Bahasa, h. 

149-150.  

20
Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D, h. 

306.  



 

 

68 
 

pengumpulan data. Berikut instrumen penelitian yang digunakan peneliti dalam 

megumpulan data terkait faktor kesulitan belajar bahasa Arab MTsN 1 Bone. 

1. Peneliti sebagai instrumen kunci (key-instrument) dalam penelitian ini, 

dikarenakan penelitilah yang melakukan observasi dan wawancara, serta 

melakukan pengolahan data.
21

 

2. Pedoman observasi, dalam hal ini peneliti melihat dan mengamati sendiri 

kemudian mencatat perilaku dan kejadian sebagaimana yang terjadi dalam 

keadaan sebenarnya observasi yang dilakukan dengan cara melakukan 

pengamatan mengenai faktor kesulitan belajar bahasa Arab di MTsN 1 Bone. 

3. Pedoman wawancara, yakni berupa daftar pertanyaan yang akan ditanyakan 

kepada subyek penelitian untuk mendapatkan data yang diperlukan. Orang-

orang yang menjadi informan dalam penelitian ini adalah kepala madrasah, 

para wakil kepala madrasah (wakamad kurikulum, wakamad kesiswaan, dan 

wakamad sarana dan prasarana), pendidik mata pelajaran bahasa Arab, dan 

peserta didik yang ada di MTsN 1 Bone. 

4. Lembar dokumen, catatan peristiwa dalam bentuk tulisan langsung atau arsip-

arsip tentang data-data sekolah dan foto-foto selama melakukan penelitian. 

5. Alat pendukung lainya berupa recorder, kamera, alat tulis, dan lain 

sebagainya. 

F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data 

Analisis data adalah proses penyusunan data secara sistematis yang telah 

diperoleh dari hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi yang dilakukan dengan 

cara mengorganisasikan data tersebut ke dalam kategori data yang relevan dengan 

                                                             
 

21
A. Muri Yusuf, Metode Penelitian (Jakarta: Prenada Media Group, 2014), h. 332. 
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penelitian yang dibuat dan memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari serta 

membuat kesimpulan yang mudah difahami oleh peneliti maupun orang lain.
22

 

Analisis data akan berlangsung selama proses merumuskan masalah, memulai 

pengumpulan data hingga pengumpulan data selesai. Ketika peneliti mulai 

menganalisis data, di situlah peneliti dapat mengetahui kekurangan data yang harus 

dikumpulkan sehingga dapat pula diterapkan metode yang harus digunakan pada 

tahap berikutnya. 

Analisis data kualitatif yang digunakan dalam penelitian tesis ini yaitu 

menggunakan analisis data model interaktif dari Miles dan Huberman. Tahapan-

tahapan analisis tersebut yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan 

penarikan kesimpulan atau verifikasi.
23

 Visualisasi analisis data dapat dilihat pada 

bagan berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

1. Pengumpulan data adalah proses mengumpulkan bahan mentah yang berisi 

informasi yang diperoleh dari hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi.  

                                                             

22
Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D, h. 

335.  

  
23

Miles, M. B dan Hubberman AM, An Expenden Source Book, Qualitative Data Analiysis 

(London: Sage Publication, 1984), h. 20. 
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2. Reduksi data adalah proses merangkum informasi pokok yang diperoleh dari 

pengumpulan data serta mencari tema yang sesuai dengan penelitian. Kegiatan 

ini dilakukan peneliti secara berkesinambungan berkala sejak awal kegiatan 

pengamatan hingga akhir pengumpulan data. Peneliti kemudian melakukan 

reduksi data yang berkaitan dengan faktor kesulitan belajar bahasa Arab di 

MTsN 1 Bone. 

3. Penyajian data adalah kegiatan menyediakan informasi yang disusun dalam 

bentuk deskriptif dan dilengkapi dengan tabel untuk memudahkan penarikan 

kesimpulan.  

4. Penarikan kesimpulan atau verifikasi adalah upaya untuk mengartikan data 

yang ditampilkan dengan melibatkan pemahaman peneliti dalam menarik 

kesimpulan yang kredibel yang didukung oleh data-data yang valid,
24

 

kemudian peneliti menyusunnya dalam kerangka tulisan yang utuh. 

G. Pengujian Keabsahan Data 

Keabsahan data adalah data yang tidak terdapat perbedaan antara data yang 

diperoleh peneliti dengan apa yang sebenarnya terjadi pada subjek dan objek 

penelitian sehingga data yang dideskripsikan dapat dipertanggungjawabkan.  

Agar data penelitian kualitatif dapat dipertanggungjawabkan sebagai 

penelitian ilmiah, maka perlu dilakukan uji keabsahan data. Teknik pengujian 

keabsahan data adalah sebagai berikut:
25

 

                                                             

24
Sulaiman Saat dan Sitti Mania, Metodologi Penelitian Panduan Bagi Peneliti Pemula, h. 

118-119.  

25
Umar Sidiq dan Moh. Miftachul Choiri, “Metode Penelitian Kualitatif di Bidang 

Pendidikan,” dalam Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D (Cet. I; Ponorogo: 

CV. Nata Karya, 2019), h. 90-100. 
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1. Uji Kredibilitas 

Uji kreadibilitas data atau kepercayaan terhadap data hasil penelitian kualitatif 

dilakukan dengan perpanjangan pengamatan, peningkatan ketekunan dalam 

penelitian, triangulasi, diskusi dengan teman sejawat, analisis kasus negative, dan 

membercheck. 

a. Perpanjangan pengamatan. Dengan perpanjangan pengamatan peneliti akan 

kembali ke lapangan, melakukan pengamatan, wawancara lagi dengan sumber 

yang pernah ditemui maupun yang baru.  

b. Meningkatkan ketekunan. Ketekutan pengamatan yaitu teknik pemeriksaan 

keabsahan data berdasarkan “seberapa tinggi derajat ketekunan peneliti di dalam 

melakukan kegiatan pengamatan”. 

c. Triangulasi. Triangulasi dalam uji kreadibilitas ini diartikan sebagai pemeriksaan 

data dari berbagai sumber yang dilakukan dengan berbagai cara dan waktu yang 

berbeda, sebagaimana yang dijelaskan di bawah ini: 

1) Triangulasi sumber. Triangulasi sumber adalah mencari data dari sumber yang 

beragam yang masih terkait satu sama lain. Triangulasi sumber dilakukan 

untuk menguji kreadibilitas data yang dilakukan dengan cara memeriksa data 

yang telah diperoleh dari berbagai sumber.  

2) Triangulasi teknik. Triangulasi teknik adalah menggunakan beragam teknik 

untuk mengungkap data yang dilakukan kepada sumber data. Triangulasi 

teknik dilakukan untuk menguji kreadibilitas data yang dilakukan dengan cara 

memeriksa data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda. 
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3) Triangulasi waktu. Triangulasi waktu adalah pengumpulan data yang 

dilakukan pada waktu yang berbeda. Waktu juga sering mempengaruhi 

kreadibilitas data. 

Dalam penelitian ini, digunakan tiga triangulasi yaitu triangulasi sumber, 

triangulasi teknik dan triangulasi waktu. Triangulasi sumber dalam penelitian ini 

diberikan kepada pendidik bahasa Arab dan kepala madrasah serta para wakamad 

MTsN 1 Bone untuk menguji kredibilitas data tentang kesulitan belajar bahasa Arab 

bagi peserta didik. Triangulasi teknik dalam penelitian ini dilakukan dengan teknik 

wawancara, lalu dicek kembali dengan observasi dan dokumentasi. Triangulasi waktu 

dalam penelitian ini dilakukan dengan mempertimbangkan saat yang tepat untuk 

melakukan wawancara dengan narasumber. 

d. Analisis kasus negatif. Kasus negatif adalah kasus yang tidak sesuai atau berbeda 

dengan hasil penelitian hingga pada saat tertentu.  

e. Menggunakan bahan referensi. Referensi yang dimaksud adalah adanya 

pendukung untuk membuktikan data yang telah ditentukan oleh peneliti. Hasil 

wawancara dalam penelitian ini didukung oleh rekaman wawancara dengan 

narasumber. 

f. Mengadakan member check. Member check adalah proses pengecekan data yang 

diperoleh peneliti kepada pemberi data. Dalam hal ini, data yang ditemukan oleh 

peneliti telah disepakati oleh pemberi data sehingga data tersebut dinyatakan 

valid dan dapat diyakini kredibilitasnya. 
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2. Pengujian Transferability 

Nilai transfer ini berkenaan dengan sejauh mana pertanyaan, hingga mana 

hasil penelitian dapat diterapkan atau digunakan dalam situasi lain. Oleh karena itu, 

supaya orang lain dapat memahami hasil penelitian kualitatif sehingga ada 

kemungkinan untuk menerapkan hasil penelitian tersebut, maka peneliti dalam 

membuat laporannya harus memberikan uraian yang rinci, jelas, sistematis, dan dapat 

dipercaya. Dengan demikian maka pembaca menjadi jelas atas hasil penelitian 

tersebut, sehingga dapat memutuskan dapat atau tidaknya untuk mengaplikasikan 

hasil penelitian tersebut di tempat lain. Bila pembaca laporan penelitian memperoleh 

gambaran yang semakin jelas “semacam apa” suatu hasil penelitian dapat 

diberlakukan (transferability), maka laporan tersebut memenuhi standar 

transferabilitas.   

3. Pengujian Dependability 

Uji dependability dilakukan dengan melakukan audit terhadap keseluruhan 

proses penelitian. Sering terjadi peneliti tidak melakukan proses penelitian ke 

lapangan, tetapi bisa memberikan data. Peneliti seperti ini perlu diuji 

dependabilitynya. Kalau proses penelitian tidak dilakukan tetapi datanya ada, maka 

peneliti tersebut tidak reliable atau dependable. Untuk itu pengujian dependability 

dilakukan dengan cara melakukan audit terhadap keseluruhan proses penilaian.  

Caranya dilakukan oleh auditor yang independen, atau pembimbing untuk 

mengaudit keseluruhan aktivitas peneliti dalam melakukan penelitian. Bagaimana 

peneliti mulai menentukan masalah/fokus, memasuki lapangan, menentukan sumber 

data, melakukan analisis data, melakukan uji keabsahan data, sampai membuat 

kesimpulan harus dapat ditunjukkan oleh peneliti. Jika peneliti tak mempunyai dan 
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tak dapat menunjukkan “jejak aktivitas lapangannya”, maka dependabilitas 

penelitiannya patut diragukan. 

4. Pengujian Konfirmability 

Pengujian konfirmability yaitu mengusahakan agar data dapat dijamin 

kepercayannya sehingga kualitas data dapat diandalkan dan dipertanggungjawabkan. 

Cara yang dilakukan dengan mengaudit semua data yang diperoleh untuk 

menentukan kepastian dan kualitas data yang diperoleh. Kepastian hasil peneliti dapat 

diakui oleh banyak orang secara objektif. Dalam hal ini peneliti menguji kevalidan 

data/keabsahan data agar objektif. Kebenarannya sangat dibutuhkan beberapa orang 

narasumber sebagai informan dalam penelitian. 



 

75 
 

BAB IV 

HASIL PENELITIAN 

A. Minat Belajar Bahasa Arab Peserta Didik MTsN 1 Bone  

Salah satu tujuan utama dalam dunia pendidikan adalah bagaimana 

menghasilkan insan yang berkarakter dan memiliki prestasi yang baik. Namun untuk 

mencapai prestasi yang baik di samping kecerdasan maka yang harus diperhatikan 

adalah minat.
1
 Tanpa adanya minat maka kegiatan yang akan dilakukan kurang 

efektif dan efisien.  

Wiliam#James#menambahkan#bahwa minat merupakan faktor utama yang 

menentukan derajat keaktifan belajar peserta didik.
2
 Oleh karena itu untuk membuat 

kegiatan pembelajaran menjadi efektif dan efisien maka yang harus diperhatikan 

adalah bagaimana menumbuhkan minat belajar peserta didik. 

MTsN 1 Bone telah berupaya untuk meningkatkan mutu pelajaran bahasa 

Arab, salah satu cara yang digunakan yaitu pihak madrasah menggunakan tenaga 

pendidik bahasa Arab yang sesuai dengan bidang kualifikasi pendidikan masing-

masing. Semua guru bahasa Arab di MTsN 1 Bone merupakan lulusan Pendidikan 

Bahasa Arab. Sebagaimana yang diungkapkan oleh bapak kepala Madrasah MTsN 1 

Bone, Bapak H. Ambo Asse: 

Guru-guru yang dipakai sebagai tenaga pendidik tidak ada yang bukan S1 dan kita 
tidak terima kalau tidak linear dengan bidang studi yang diajarkan. Jadi, semua 
pada bidangnya.

3
  

                                                             

1
Sutrisno, Meningkatkan Minat dan Hasil Belajar TIK Materi Topologi Jaringan dengan 

Media Pembelajaran, h. 9.  

2
Moh. Uzer Usman, Menjadi Guru Profesional (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2004), h. 

27.   
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H. Ambo Asse, S.Pd., M.Pd., Kepala Madrasah MTsN 1 Bone, Wawancara pada Senin 24 

Januari 2022.     
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Pernyataan bapak kepala madrasah tersebut di atas, penulis konfirmasi lagi 

memalui metode dokumentasi dengan mencari nama-nama pendidik bahasa Arab 

yang mengajar di kelas VII, VIII dan IX. Berikut nama-nama pendidik bahasa Arab 

di MTsN 1 Bone: Intan Yacub, S.Pd.I., Marwah, S.Pd.I., Andi Murniati, S.Ag., 

Hasnawati, S.Pd.I., Arwan, S.Pd.I., Yulianti, S.Pd.I. dan Hasbiah, S.Pd.I. 

Sebagaimana yang kita lihat bahwa nama-nama pendidik bahasa Arab di 

MTsN 1 Bone semuanya merupakan lulusan sarjana. Hal tersebut sesuai dengan 

pernyataan bapak kepala madrasah yang mengatakan bahwa guru-guru yang dipakai 

sebagai tenaga pendidik, tidak ada yang bukan S1.  

Mempelajari bahasa Arab memiliki beberapa urgensi, salah satunya adalah 

kedua sumber pokok ajaran lslam yaitu alquran dan hadis ditulis dengan bahasa Arab. 

Oleh karena itu bagi siapa saja yang hendak menggali ajaran Islam (dari kedua 

sumber tersebut) haruslah mempelajari bahasa Arab (sebagai bahasa kedua) dalam 

kehidupan sehari-hari.  

Bahasa Arab tanpa disadari kerap kali dipergunakan dalam kehidupan sehari-

hari, misalnya saat menjalankan ibadah sholat, mengaji, berdoa, haji maupun umrah 

dan lain sebagainya. Bapak wakamad kesiswaan MTsN 1 Bone mengungkapkan 

urgensi pelajaran bahasa Arab sebagai berikut: 

Pelajaran bahasa Arab sangat penting karena bahasa Arab sudah bisa dikatakan 
menjadi kebutuhan khususnya umat Islam ketika misalnya mau melakukan ibadah 
haji ataukah umrah paling tidak sudah ada dasar bahasa Arab.

4
 

Setelah melihat ungkapan bapak wakamad kesiswaan MTsN 1 Bone tentang urgensi 

mempelajari bahasa Arab maka dapat dilihat lagi bagaimana pendapatnya tentang 

minat belajar bahasa Arab di MTsN 1 Bone sebagai berikut: 

                                                             
4
Surahman, S.Pd.I., M.Pd.I., Wakamad Kesiswaan MTsN 1 Bone, Wawancara pada Kamis 20 

Januari 2022.    
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Untuk pelajaran bahasa Arab tidak semua anak-anak memiliki minat untuk itu, ada 
juga sih yang meminati bahasa Arab tapi kecenderungannya kalau saya lihat tidak 
terlalu banyak karena yang ikut kegiatan ekstrakurikuler (EAC) itu sedikit. Selain 
itu, saya melihat kesulitannya siswa saat belajar karena itu, kosakatanya mau 
dihafal.

5
   

Pendapat bapak wakamad kesiswaan tentang minat belajar bahasa Arab di 

MTsN 1 Bone yang rendah, ia hanya melihat dari sisi di luar kelas sebagaimana 

peserta didik yang mengikuti kegiatan ekstrakurikuler. Akan tetapi pendapatnya yang 

mengatakan bahwa minat belajar bahasa Arab yang rendah dan sulitnya belajar 

bahasa Arab karena penghapalan kosakatanya, pernyataan tersebut dipertegas oleh 

pendapat Sar’an dalam jurnalnya yang berjudul Problematika Pembelajaran Bahasa 

Arab dan Solusinya .
6
 Ia mengungkapkan bahwa problematika linguistik dipengaruhi 

oleh kosa kata. 

MTsN 1 Bone memiliki salah satu misi yaitu “mewujudkan siswa yang 

unggul dalam berbahasa Arab dan berbahasa Inggris”. Untuk mewujudkan misi 

tersebut maka dibentuklah organisasi ekstrakurikuler yang bernama English Arabic 

Club pada tahun 2021. Kehadiran English Arabic Club diharapkan mampu 

memudahkan peserta didik untuk belajar bahasa Arab secara intens. 

Pada umumnya mayoritas peserta didik di MTsN 1 Bone berasal dari Sekolah 

Dasar, hal tersebut membuat peserta didik MTsN 1 Bone belum memiliki dasar 

bahasa Arab sehingga mengurangi minat peserta didik terhadap pelajaran bahasa 

Arab. Pelajaran Bahasa Arab merupakan mata pelajaran baru bagi peserta didik di 

kelas VII yang bukan berasal dari Madrasah Ibtidaiyyah. Akan tetapi, untuk 

                                                             

5
Surahman, S.Pd.I., M.Pd.I., Wakamad Kesiswaan MTsN 1 Bone, Wawancara pada Kamis 20 

Januari 2022.   

6
Sar’an, “Problematika Pembelajaran Bahasa Arab dan Solusinya”, At-Tasiri’iy 2, no. 2 

(2019): h. 107  
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mengatasi hal tersebut pihak MTsN 1 Bone mendirikan sebuah organisasi yang 

bernama English Arabic Club. Melalui organisasi tersebut, terlihat adanya 

pertumbuhan minat terhadap peserta didik dalam belajar Bahasa Arab. 

Pernyataan tersebut di atas menggambarkan bahwa lingkungan sekolah 

merupakan salah satu penyebab minat dan kesulitan belajar. Peserta didik yang telah 

memasuki lingkungan Madrasah sebaiknya diberikan perasaan nyaman dalam belajar 

bahasa Arab guna meningkatkan minat terhadap pelajaran bahasa Arab.  

Menurut W.S. Winkel bahwa minat adalah kecenderungan subyek yang 

menetap untuk merasa tertarik pada bidang studi atau pokok bahasan tertentu dan 

merasa senang mempelajari materi itu.
7
 Tenaga pendidik yang ingin meningkatkan 

minat peserta didik terhadap pelajaran bahasa Arab sebaiknya memberikan perasaan 

nyaman saat belajar bahasa Arab.  

Peserta didik MTsN 1 Bone cenderung merasa tidak tertarik belajar bahasa 

Arab ketika ada sesuatu yang mengganggu perhatian mereka. Sehingga mereka 

melewati penjelasan yang dijelaskan. Peserta didik yang melewati penjelasan tenaga 

pendidik akan merasa kesulitan ketika ada pembahasan selanjutnya. Misalnya saaat 

tenaga pendidik memberikan materi angka dalam bahasa Arab tetapi peserta didik 

tidak fokus maka mereka akan merasa tidak berminat dalam belajar bahasa Arab.  

Sebagaimana yang diungkapkan oleh Slameto bahwa minat adalah 

kecenderungan untuk tetap memperhatikan dan menikmati beberapa kegiatan.
8
 Oleh 

karena itu, tenaga pendidik bahasa Arab harus mampu membuat peserta didik untuk 

                                                             

7
W.S. Winkel, Psikologi Pengajaran (Jakarta: PT. Grasindo, 1991), h. 105.  

8
Slameto, Belajar dan Faktor-faktor yang Mempengaruhinya (Jakarta: Rineka Cipta, 2003), 
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memperhatikan pelajaran. Selain masalah tersebut terdapat pula hal yang membuat 

peserta didik tidak berminat dalam belajar bahasa Arab, hal tersebut adalah 

kurikulum. 

Kesulitan dalam pembelajaran Bahasa Arab juga terletak pada kurikulum. 
Kurikulum 2013 pada pembelajaran bahasa menekankan pada pembelajaran 
berbasis teks. Misalnya pada kompetensi dasar pelajaran bahasa Arab, 
diinstruksikan agar peserta didik dapat memahami fungsi sosial, struktur teks dan 
unsur kebahasaan (bunyi, kata dan makna) dari teks sederhana yang berkaitan 
dengan tema, menganalisis gagasan dari teks sederhana yang berkaitan dengan 
tema, mendemonstrasikan tindak tutur memberi instruksi dengan memperhatikan 
susunan gramatikal dan menyajikan hasil analisis gagasan dari teks sederhana 
yang berkaitan dengan tema yang disajikan.

9
 

Kompetensi dasar yang berbasis teks tersebut merupakan permasalahan besar 

dalam pembelajaran bahasa Arab, dimana peserta didik saat membaca teks bahasa 

Arab mengalami kesulitan, terlebih lagi jika diinstruksikan untuk  memahami, 

menganalisis, mendemonstrasikan dan menyajikan teks yang berkaitan dengan tema 

yang disajikan. Untuk mengatasi hal tersebut, pendidik bahasa Arab melakukan 

pembelajaran bahasa Arab dengan cara melenceng dari kompetensi dasar yang harus 

dicapai pada kurikulum 2013. Pendidik lebih menekankan pada aspek kosakata dan 

memberikan hapalan daripadada melakukan pembelajaran bahasa Arab yang berbasis 

teks. 

Kurikulum mata pelajaran bahasa Arab sudah bagus akan tetapi levelnya cukup 
tinggi untuk diajarkan di tingkat MTs. Kurikulum 2013 pada mata pelajaran 
bahasa Arab memiliki kompetensi yang sama dengan mata pelajaran bahasa 
Inggris dan bahasa Indonesia, sedangkan kompetensi dasar pada mata pelajaran 
bahasa Indonesiapun sulit untuk dicapai. Di sisi lain, kompetensi dasar tersebut 
harus diajarkan walaupun sulit untuk dicapai. Kami berharap Kementerian Agama 
menyikapi hal tersebut dan menerima keluhan pendidik bahasa Arab.

10
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Jabbar, S.Pd., Wakamad Kurikulum MTsN 1 Bone, Wawancara pada Senin 17 Januari 2022.    

10
Jabbar, S.Pd., Wakamad Kurikulum MTsN 1 Bone, Wawancara pada Senin 17 Januari 
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Saat ini, telah disosialisasikan tentang kurikulum merdeka, dimana kurikulum 

akan berganti dari kurikulum 2013 menjadi kurikulum mredeka. Kurikulum merdeka 

untuk rumpun pelajaran agama belum memiliki perangkat pembelajaran sebagaimana 

untuk pelajaran umum. Oleh karena itu, pendidik bahasa Arab dapat menentukan 

materi pelajaran bahasa Arab yang akan diajarkan tanpa berpacu kepada kurikulum. 

Terlepas dari kurikulum, terdapat faktor lain yang memengaruhi minat belajar bahasa 

Arab, yaitu paradigma peserta didik terhadap pelajaran bahasa Arab, sebagaimana 

yang dikatakan oleh pendidik bahasa Arab MTsN 1 Bone, yaitu: 

Kesulitan peserta didik dalam belajar Bahasa Arab adalah mereka menganggap 
bahwa bahasa Arab bukan merupakan bahasa ibu mereka, sehingga mereka sukar 
untuk memahami pelajarannya. Paradigma peserta didik terhadap pelajaran bahasa 
Arab sudah tertanam di dalam pikiran mereka bahwa pelajaran bahasa Arab 
merupakan pelajaran yang sulit.

11
  

Paradigma tersebut mengurangi minat peserta didik terhadap pelajaran bahasa Arab. 

Di samping itu, kurikulum 2013 untuk pelajaran bahasa Arab memiliki kompetensi 

yang sulit untuk dicapai bagi peserta didik di tingkat MTs.    

Kesulitan yang paling mendasar dalam belajar bahasa Arab adalah peserta didik 
yang ada di kelas VII baru memulai untuk belajar mengaji maupun belajar 
membaca tulisan Arab. Oleh karena itu, tenaga pendidik bahasa Arab di MTsN 1 
Bone menyajikan materi pelajaran sesuai dengan kondisi dan kemampuan peserta 
didik. Selain itu, pendidik kadang menyisipkan nyanyian untuk beberapa materi 
pelajaran bahasa Arab.

12
  

Pendidik bahasa Arab di kelas VII MTsN 1 Bone terlebih dahulu memberikan 

materi mufradat dengan terjemahannya sebelum memberikan teks kepada peserta 

didik. Dengan hal tersebut peserta didik lebih mudah untuk menerjemahkan teks 

bahasa Arab. Di samping hal tersebut, pendidik bahasa Arab berharap agar hadirnya 
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Marwah, S,Pd.I., Tenaga Pendidik Bahasa Arab kelas VII MTsN 1 Bone, Wawancara pada 

Senin 17 Januari 2022.       
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organisasi English Arabic Club dapat menjadi wadah bagi peserta didik yang ingin 

memiliki modal dasar-dasar bahasa Arab di luar jam pelajaran.  

Peserta didik yang ada di MTsN 1 Bone memiliki minat yang rendah terhadap 
pelajaran bahasa Arab. Hal tersebut disebabkan karena kurangnya motivasi peserta 
didik dalalm belajar bahasa Arab.

13
  

Motivasi sangat diperlukan untuk meningkatkan minat peserta didik dalam 

belajar bahasa Arab, baik motivasi yang berasal dari dalam diri peserta didik maupun 

motivasi yang berasal dari pendidik maupun lingkungan. Selain minat, yang menjadi 

faktor kesulitan dalam belajar bahasa Arab adalah bahasa Arab memiliki banyak 

mufradat dan perubahan bentuk dan peserta didik hanya mengetahui sedikit 

mufradat.  

Faktor yang menjadi kesulitan peserta didik dalam belajar bahasa Arab adalah 
buku daras bahasa Arab terkadang memiliki mufradat atau qirā’ah yang tidak 
memiliki harakat.

14
  

Hal tersebut membuat peserta didik kebingungan terlebih lagi menurut peserta didik 

bahwa bahasa Arab adalah bahasa yang sukar dipahami. 

Untuk menyikapi kesulitan-kesulitan peseta didik, pendidik bahasa Arab 

berusaha menumbuhkan minat mereka dengan cara memberikan motivasi. Pendidik 

bahasa Arab memberikan penjelasan tentang urgensi mempelajari bahasa Arab, yaitu 

memberikan gambaran bahwa dasar agama Islam bersumber dari al-Qurān dan hadiṡ. 

Untuk memahami al-Qurān dan hadiṡ terlebih dahulu harus mempelajari bahasa Arab. 

Di samping memberikan motivasi, pendidik menggalakkan gerakan menghapal 

mufradat. Untuk memahami bahasa, memerlukan pengetahuan mufradat. Pendidik 
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Arwan, S,Pd.I., Tenaga Pendidik Bahasa Arab kelas VIII MTsN 1 Bone, Wawancara pada 

Selasa 17 Februari 2022.         
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berusaha agar peserta didik memasukkan mufradat ke dalam memori mereka agar 

bisa digunakan untuk berkomunikasi.  

Faktor kesulitan peserta didik dalam belajar Bahasa Arab meliputi faktor 
lingkungan, kejenuhan menghapal mufradat, tidak mempraktikkan bahasa Arab, 
dan alokasi waktu pelajaran.

15
  

Peserta didik yang bukan berasal dari MI memerlukan dasar-dasar pelajaran 

bahasa Arab dan memerlukan lingkungan yang dapat mendukung perkembangan 

kemampuan berbahasa Arab mereka. Peserta didik juga merasa jenuh dengan 

pelajaran bahasa Arab ketika disuruh untuk menghapal mufradat, sedangkan 

mufradat merupakan modal untuk berbahasa Arab. Selain itu, ketika peserta didik 

tidak mempraktikkan mufradat yang telah ia hapal, maka peserta didik cepat 

melupakan mufradat tersebut dan sulit untuk mengungkapkan kalimat bahasa Arab. 

Di sisi lain, alokasi waktu untuk mata pelajaran bahasa Arab cukup singkat yaitu 60 

menit yang terhitung menjadi tiga jam pelajaran (satu jam 20 menit). Alokasi waktu 

tersebut tentunya tidak efektif untuk dapat mencapai kompetensi dasar mata pelajaran 

bahasa Arab. 

Pendidik bahasa Arab mengajarkan bahasa Arab kepada peserta didik dengan 

mengasah kreativitas siswa. Misalnya pada pelajaran warna dalam bahasa Arab, 

peserta didik diberikan tugas berupa karya yang memuat kotak yang berisi warna-

warna lengkap dengan bahasa Arab dan artinya. Selain itu, pada pelajaran keindahan 

alam, peserta didik diberikan tugas berupa poto peserta didik saat berada di objek 

wisata kemudian peserta didik memberikan penjelasan tentang gambar tersebut ke 

dalam kalimat bahasa Arab.   
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Mayoritas peserta didik di kelas VII, VIII dan IX memiliki minat yang kurang 

terhadap pelajaran Bahasa Arab. Pernyataan tersebutpun dibenarkan oleh tenaga 

pendidik MTsN 1 Bone. Hal yang mempengaruhi minat tersebut adalah peserta didik 

belum memiliki dasar untuk belajar bahasa Arab, sedangkan kompetensi dasar yang 

harus dicapai cukup sulit. Selain itu, paradigma terhadap pelajaran bahasa Arab juga 

mempengaruhi minat peserta didik terhadap pelajaran tersebut. Peserta didik sudah 

menganggap bahwa bahasa Arab merupakan mata pelajaran yang sulit. Di samping 

itu, aspek pemahaman peserta didik terhadap pelajaran bahasa Arab menjadi faktor 

utama yang mempengaruhi minat. Peserta didik berminat untuk belajar bahasa Arab 

ketika mereka memahami materi yang diberikan. Akan tetapi, ketika mereka sulit 

memahami materi yang diberikan, maka merekapun menjadi tidak berminat untuk 

belajar bahasa Arab. Di sisi lain, motivasi merupakan faktor yang mempengaruhi 

minat. Pendidik bahasa Arab sebaiknya memberikan penjelasan kepada peserta didik 

tentang urgensi dan manfaat mempelajari bahasa Arab. Dengan memberikan 

penjelasan tersebut, maka diharapkan dapat menumbuhkan minat peserta didik 

terhadap pelajaran bahasa Arab. 

Faktor minat memegang peranan yang sangat penting. Ketertarikan individu 

terhadap suatu objek, pekerjaan, orang, objek, dan masalah yang berkaitan dengan 

dirinya timbul karena ada faktor-faktor yang mempengaruhi objek yang diamati. 

Dalam buku-buku psikologi perkembangan, pendekatan tentang hidup digambarkan 

sebagai berikut: 

Karena minat muncul tergantung pada jenis kelamin/gender, kecerdasan, 
lingkungan tempat tinggal, peluang untuk mengembangkan minat, minat teman 
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sebaya, status dalam kelompok sosial, kemampuan bawaan, minat keluarga, dan 
banyak faktor lainnya.”

16
 

Faktor yang dapat mempengaruhi timbulnya minat terhadap sesuatu, secara 

garis besar dapat dikelompokkan menjadi dua yaitu yang bersumber dari dalam diri 

individu yang bersangkutan (misal: umur, bobot, jenis kelamin, pengalaman, 

perasaan mampu, kepribadian) dan yang berasal dari luar mencakup lingkungan 

keluarga, lingkungan sekolah dan lingkungan masyarakat. Agus Sujanto17 

memperkuat pendapat ini, dengan menyebutkan bahwa faktor yang mempengaruhi 

minat ada dua, yakni faktor internal dan faktor eksternal.  

a. Faktor internal. Adapun faktor yang tergolong dalam faktor internal, yaitu: 

1) Motif. Motif adalah keadaan dalam pribadi orang yang mendorong individu 

untuk melakukan aktivitas-aktivitas tertentu guna mencapai tujuan.  

2) Sikap. Sikap adalah adanya kecendrungan dalam subjek untuk menerima, 

menolak suatu objek yang berharga baik atau tidak baik.  

3) Permainan. Permainan adalah merupakan suatu permasalahan tenaga psikis 

yang tertuju pada suatu subjek semakin intensif perhatiannya.  

4) Pengalaman. Pengalaman adalah suatu proses pengenalan lingkungan fisik 

yang nyata baik dalam dirinya sendiri maupun di luar dirinya dengan 

menggunakan organ-organ indra.  

5) Tanggapan. Tanggapan adalah banyaknya yang tinggal dalam ingatan setelah 

itu melakukan pengamatan. Kalau kita lihat secara jeli, maka akan tampak 

suatu perbedaan antara pengamatan dan tanggapan, meskipun keduanya 
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Jasman Adimiharja, Psikologi Umum Pusat Pengembangan Penataran Guru Tertulis, h. 

216.   
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merupakan gejala yang saling berkaitan, karena tanggapan itu sebenarnya 

kesan yang tinggal setelah individu mengamati objek. Tanggapan itu terjadi 

setelah adanya pengamatan, maka semakin jelas individu mengamati suatu 

objek, akan semakin positif tanggapannya.  

6) Persepsi. Persepsi merupakan proses untuk mengingat atau 

mengidentifikasikan sesuatu, biasanya dipakai dalam persepsi rasa, bila benda 

yang kita ingat atau yang kita identifikasikan adalah objek yang 

mempengaruhi oleh persepsi, karena merupakan tanggapan secara langsung 

terhadap suatu objek atau rangsangan.  

b. Faktor eksternal. Lingkungan bisa juga mempengaruhi minat, karena lingkungan 

mempunyai peranan yang sangat penting terhadap individu, baik itu lingkungan 

fisik yang berhubungan dengan benda konkrit maupun lingkungan fisik yang 

berhubungan dengan jiwa seseorang. Lingkungan itu sendiri terbagi atas dua 

bagian, yakni: 

1) Lingkungan fisik, yaitu berupa alat misalnya keadaan tanah.  

2) Lingkungan sosial, yaitu merupakan lingkungan masyarakat dimana 

lingkungan ini adanya interaksi individu yang satu dengan yang lain. Keadaan 

masyarakat akan memberi pengaruh tertentu kepada individu.  

Dengan teknik pengungkapan yang cukup berbeda, Crow and Crow18 

mengungkapkan bahwa ada tiga faktor yang mempengaruhi minat, antara lain yaitu:  

a. Dorongan dari dalam diri individu. Dorongan ingin tahu atau rasa ingin tahu akan 

membangkitkan minat untuk membaca, belajar, menuntut ilmu, melakukan 

penelitian dan lain-lain.  
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b. Motif sosial. Motif sosial ini dapat menjadi faktor yang membangkitkan minat 

untuk melakukan sesuatu aktivitas tertentu. Misalnya minat untuk belajar atau 

menuntut ilmu pengetahuan timbul karena ingin mendapat penghargaan dari 

masyarakat, karena biasanya yang memiliki ilmu pengetahuan cukup luas (orang 

pandai) mendapat kedudukan tinggi dan terpandang dalam masyarakat.  

c. Faktor emosional. Minat mempunyai hubungan yang erat dengan emosi. Bila 

seseorang mendapatkan kesuksesan pada aktivitas akan menimbulkan perasaan 

senang, dan hal tersebut akan memperkuat minat terhadap aktivitas tersebut. 

Sebaliknya suatu kegagalan akan menghilangkan minat terhadap hal tersebut.  

Jadi minat merupakan suatu kecenderungan yang menetap dalam hati untuk 

selalu mengingat sesuatu atau mengerjakan sesuatu secara terus menerus tanpa 

merasa terbebani untuk mendapatkan apa yang dibutuhkan dengan disertai perasaan 

senang. Adapun indikatornya yaitu: perasaan senang, partisipasi, perhatian, keaktifan, 

dan mentaati peraturan atau aturan main yang terkait dengan subjek. 

B. Kesulitan Belajar Bahasa Arab Peserta Didik MTsN 1 Bone  

Faktor yang menjadi kesulitan peserta didik dalam belajar bahasa Arab adalah 

faktor lingkungan, menghapal mufradat, kurikulum, kurang mempraktikkan bahasa 

Arab, dan waktu belajar. Untuk mengatasi kesulitan tersebut, tenaga pendidik MTsN 

1 Bone membentuk sebuah organisasi yang bernama English Arabic Club pada tahun 

2021. Organisasi tersebut diharapkan mampu menjadi wadah bagi peserta didik yang 

ingin belajar bahasa, khususnya bahasa Arab secara intens. 

Selain itu, pendidik bahasa Arab juga menyiasati kejenuhan peserta didik 

dalam menghapal mufradat dengan cara menyajikan gambar atau benda aslinya 

ketika memperkenalkan mufradat kepada peserta didik agar mereka lebih cepat 
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mengingat mufradat tersebut. Di samping itu, pendidik juga mengajarkan materi 

pelajaran bahasa Arab ke dalam bentuk nyanyian untuk memudahkan peserta didik 

dalam mengingat materi pelajaran tersebut. 

Tenaga pendidik bahasa Arab lebih menekankan aspek mufradat dalam 

pembelajaran bahasa Arab darpada melakukan pembelajaran bahasa Arab yang 

berbasis teks. Untuk memahami bahasa, baik bahasa Inggris maupun bahasa lainnya, 

maka harus memiliki pembendaharaan kata dan untuk mempraktikkan bahasa harus 

menguasai kosakata. 

Selanjutnya, terdapat pula faktor kesulitan lain yaitu kurikulum. Kurikulum 

2013 untuk mata pelajaran bahasa, khususnya bahasa Arab memiliki kompetensi 

yang levelnya cukup tinggi untuk diajarkan di tingkat MTs, sehingga kompetensi 

tersebut sukar untuk dicapai. Tenaga pendidik bahasa Arab berharap agar pihak 

Kementerian Agama memperhatikan dan menyikapi hal tersebut. 

C. Faktor Penyebab Minat dan Kesulitan Belajar Bahasa Arab Peserta Didik 

MTsN 1 Bone  

Penulis mengelompokkan faktor kesulitan belajar bahasa Arab menjadi 

faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal disebabkan oleh aspek 

kognitif dan faktor eksternal disebabkan oleh faktor latar belakang pendidikan. 

Menurut informan yang bernama Ahmad Muyassar Sur’an kelas IX RMBI: 

Selama di MTs belajar bahasa Arab Alhamdulillah tidak terlalu banyak 
kendala cuman agak sulit untuk memahami arti dari kata tersebut (mungkin 
faktor kurang belajar mengartikan sebuah kata bahasa Arab ke dalam bahasa 
Indonesia) serta agak sulit menggabungkan suatu kata menjadi kalimat, jika 
salah penempatannya maka artinya ikut berubah, mungkin itu saja bu.

19
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Menurut informan yang bernama Zalzabillah kelas IX RMBI:  

Untuk kesulitan ada tapi sedikit bu, cuman pas pertama belajar bahasa Arab 
kayak nda ada dimengerti, karena dari SD negeri ka dulu bu Kesulitan dalam 
hal menerjemahkan, karena pas di MTs sebelum daring, dilarang bawa hp, jadi 
nd bisaki ma translate. Tapi banyak-banyakmi kutau kosa kata/mufradat dari 
guru-guru bahasa Arab di MTs, Alhamdulillah jadi lebih baik. Terus ada juga 
struktur kalimatnya bu yang bikin pusing, kalau diterjemahkan hasilnya 
beda.

20
 

Menurut informan yang bernama Tarisyah Purnama Hati kelas IX RMBI: 

Gurunya jarang masuk bu, sekalinya masuk langsung kasih hafalan nda 
dijelaskan dulu jadi agak bingung sama materinya, kadang juga berulang 
pembahasannya tapi untuk kelas VII bagusji bu, kelas VIII lumayan bagus 
gurunya cuman jarang masuk menjelaskan bu, kelas IX tidak ada kumengerti 
karena daring dan tidak pernah dijelaskan bu susah dipahami kalau dari WA.

21
 

Menurut informan yang bernama Andi Rezky Adzarani T. kelas IX A2: 

Begini bu, kan biasa di MTs agak susahka paham materinya bu karena kadang 
ada kosakata yang susah-susah nakasihki bu baru cara menjelaskannya agak 
cepat bu kadang tidak naulangimi bu jadi susahki mengerti bu.

22
 

Menurut informan yang bernama Siti Nurfadillah Tafsir kelas IX RMBI:  

Kesulitannya kadang guru mapelnya jarang masuk bu, itupun kalau masuk kasi 
kosakata untuk dihapal terus dipraktekkan jarang dikasi penjelasan bu, tapi 
waktu kelas VII amanji bu.

23
 

Menurut informan yang bernama Andi Aisyah Putri kelas IX RMBI: 

Untuk kesulitannya mungkin pada penyebutannya bu, terkadang ada kata-kata 
susah disebutkan atau terkadang salah penyebutannya, dan kalau guru 
memberikan penjelasan terkadang ada kata-kata yang belum ditau artinya bu 
tapi Alhamdulillah waktu MTs bu bagus sistem pengajarannya jadi lebih 
mudah dimengerti.

24
  

                                                             
20

Zalzabillah, Peserta Didik kelas IX RMBI, Wawancara pada Senin 10 Januari 2022.         
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Tarisyah Purnama Hati, Peserta Didik kelas IX RMBI, Wawancara pada Senin 10 Januari 
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Andi Rezky Adzarani T., Peserta Didik kelas IX A2, Wawancara pada Senin 10 Januari 
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Siti Nurfadillah Tafsir, Peserta Didik kelas IX RMBI, Wawancara pada Senin 10 Januari 
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Menurut informan yang bernama Artika Putri Anshar kelas IX RMBI: “Saya sulit 

menerapkan kosakata yang pernah saya peroleh sehingga mudah saya lupa bu.”
25

 

Menurut informan yang bernama Nur Fadillah kelas IX A1: 

Bukan kesulitan yang gimana-gimana bu, tetapi kadang ada kata yang kami 
sulit mengetahui artinya, seperti ada kalimat bahasa Arab yang ingin 
diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, itu menurut saya sulit untuk 
diartikan dan masih membutuhkan google translate.

26
 

Menurut informan yang bernama Nur Anisa kelas IX A1: 

Untuk kesulitannya di bagian penyebutannya bu, kadang ada kata-kata yang 
susah disebut bu, kalau ada guru menjelaskan kadang ada kata-kata yang 
belum ditau artinya bu.

27
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Tabel Faktor Kesulitan Belajar Aspek Kognitif dan latar belakang pendidikan 

 

 
Aspek Nama Peserta Didik 

Muyassar Billah Tarisyah Rezky Fadillah Aisyah Artika Dillah Nisa 

1. 

Latar 

belakang 

pendidik

an  

SD SD SD SD SD SD SD MI SD 

2. 

Penguasa

an 
terjemah 

dan 

pemaha

man 
materi 

Sulit 

menerjem
ahkan 

dan 

sedikit 

memaham
i materi 

pelajaran 

Sulit 

mene
rjema

hkan 

tapi 

banya
k 

mema

hami 

mater

i 

pelaja

ran 

Sulit 

menerjema
hkan dan 

tidak 

memahami 

materi 
pelajaran 

Sulit 

men
erje

mah

kan 

dan 
tidak 

mem

aha

mi 

mate

ri 

pelaj

aran 

Sulit 

menerj
emahk

an dan 

sedikit 

mema
hami 

materi 

pelajar

an 

Sulit 

menerj
emahk

an tapi 

banyak 

memah
ami 

materi 

pelajar

an 

Sulit 

men
erje

mah

kan 

tapi 
bany

ak 

mem

aha

mi 

mate

ri 

pelaj
aran 

Sulit 

men
erje

mah

kan 

tapi 
bany

ak 

mem

aha

mi 

mate

ri 

pelaj
aran 

Sul

it 
me

ner

je

ma
hk

an 

tap

i 

ba

ny

ak 

me
ma

ha

mi 

ma
teri 

pel

aja
ran 

Berdasarkan hasil wawancara terhadap beberapa peserta didik mengenai 

aspek kognitif (ranah cipta) dalam belajar bahasa Arab maka dapat disimpulkan 

bahwa sebagian besar dari peserta didik memiliki latar belakang pendidikan lulusan 

SD yang artinya mereka masih asing terhadap pelajaran bahasa Arab. Hal ini 

menunjukkan bahwa minat dan motivasipun juga relatif rendah, bahkan tidak  ada 

minat sama sekali untuk mempelajari bahasa Arab secara mendalam. Seperti yang 

dikemukakan oleh bapak Surahman S.Pd.I., M.Pd.I.: 

Pada umumnya mayoritas peserta didik di MTsN 1 Bone berasal dari Sekolah 
Dasar, hal tersebut membuat peserta didik MTsN 1 Bone belum memiliki dasar 
bahasa Arab sehingga mengurangi minat peserta didik terhadap pelajaran bahasa 
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Arab. Pelajaran Bahasa Arab merupakan mata pelajaran baru bagi peserta didik di 
kelas VII yang bukan berasal dari Madrasah Ibtidaiyyah. Akan tetapi, untuk 
mengatasi hal tersebut pihak MTsN 1 Bone mendirikan sebuah organisasi yang 
bernama English Arabic Club. Melalui organisasi tersebut, terlihat adanya 
pertumbuhan minat terhadap peserta didik dalam belajar Bahasa Arab.

28
 

Selanjutnya untuk penguasaan terjemah sebagian besar bahkan mayoritas 

peserta didik mengeluhkan ketidak tahuannya terhadap arti dari kosa kata bahasa 

Arab yang diajarkan kemudian tentang kelancaran membaca bacaan bahasa Arab 

sebagian besar peserta didik merasa kesulitan dalam membacanya karena tidak 

biasa. 

Seperti yang kita ketahui dalam proses pembelajaran ada peseeta didik yang 

berkesulitan belajar. Masalah yang satu ini tidak hanya dirasakan oleh sekolah 

modern di perkotaan, tapi juga dirasakan oleh sekolah tradisional di pedesaan. Hanya 

yang membedakannya pada sifat, jenis, dan faktor penyebabnya.
29

 

Setiap peserta didik pada prinsipnya tentu berhak memperoleh peluang untuk 

mencapai kinerja akademik (academic performance) yang memuaskan. Namun dari 

kenyataan sehari-hari tampak jelas bahwa peserta didik memiliki perbedaan dalam 

hal kemampuan intelektual, kemampuan fisik, latar belakang keluarga, kebiasaan dan 

pendekatan belajar yang terkadang sangat mencolok antara satu peserta didik dengan 

peserta didik lainnya.
30

 

Bermacam-macam kesulitan belajar selalu ditemukan di setiap sekolah. 

Apalagi suatu sekolah dengan sarana prasarana yang kurang lengkap, dan dengan 

tenaga pendidik yang kurang memadai. Misalnya skala rasio antara kemampuan daya 
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Muhibbin Syah, Psikologi Belajar (Jakarta: Rajawali Press, 2013), h. 183. 
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tampung sekolah, jumlah tenaga pendidik yang tidak seimbang dan jumlah peserta 

didik melebihi daya tampung sekolah. Berdasarkan uraian di atas, maka dapat 

disimpulkan bahwa kesulitan belajar adalah suatu kondisi dimana peserta didik tidak 

dapat belajar secara wajar, disebabkan adanya ancaman, hambatan, ataupun gangguan 

dalam belajar.
31

 Kesulitan belajar peserta didik biasanya tampak jelas dari 

menurunnya prestasi belajarnya. Namun, kesulitan belajar juga dapat dilihat dari cara 

mereka menyelesaikan tugas di dalam kelas maupun di luar kelas. 

Adapun faktor-faktor penyebab timbulnya kesulitan belajar terdiri atas dua 

macam, yaitu : 

1. Faktor internal peserta didik, yakni hal-hal atau keadaan-keadaan yang 

muncul dari dalam diri peserta didik itu sendiri. Faktor internal ini meliputi 

gangguan atau kekurang mamapuan psiko-fisik peserta didik, yaitu: 

a. Yang bersifat kognitif (ranah cipta), antara lain seperti rendahnya kapasitas 

intelektual peserta didik yang meliputi hafalan, ingatan, dan pemahaman. 

b. Yang bersifat afektif (ranah rasa), antara lain seperti minat, labilnya sikap dan 

emosi, proses penerimaan, menanggapi dan menghargai. 

c. Yang bersifat psikomotor (ranah karsa), antara lain seperti terganggunya alat-alat 

indera penglihatan dan pendengaran (mata dan telinga).  

2. Faktor eksternal peserta didik, yakni hal-hal atau keadaan-keadaan yang 

datang dari luar diri peserta didik meliputi semua situasi dan kondisi 

lingkungan sekitar yang tidak mendukung aktivitas belajar peserta didik. 

a. Lingkungan keluarga, contohnya perhatian terhadap anak, ketidak harmonisan 

hubungan antara ayah dengan ibu, dan rendahnya kehidupan ekonomi keluarga. 
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b. Lingkungan masyarakat, contohnya wilayah perkampungan atau perkotaan, 

teman sepermainan dan cara bersosial. 

c. Lingkungan sekolah, contohnya cara mengajar guru, kondisi dan letak gedung 

sekolah yang buruk seperti dekat pasar, kondisi guru serta media belajar yang 

kurang mendukung. 

Selain faktor-faktor yang bersifat umum di atas, ada pula faktor- faktor lain 

yang juga menimbulkan kesulitan belajar peserta didik, faktor- faktor ini dipandang 

sebgi faktor khusus. Misalnya sindrom psikologis berupa lerning disability (ketidak 

mampuan belajar) sindrom (syndrome) berarti satuan gejala yang muncul sebagai 

indikator adanya keabnormalan psikis yang menimbulkan kesulitan belajar anak 

didik. sindrom itu misalnya disleksia ( dyslexia ) yaitu ketidakmampuan belajar 

membaca, disgrafia (disgrahaphia) yaitu ketidakmampuan belajar menulis, dan 

ketidak mampuan belajar bahasa Arab.
32

 

Seperti yang telah dijelaskan bahwa peserta didik yang mengalami kesulitan 

belajar adalah peserta didik yang tidak dapat belajar secara wajar, karena disebabkan 

adanya anacaman, hambatan, ataupun gangguan dalam belajar, sehingga 

menampakkan gejala-gejala yang bisa diamati oleh orang lain, guru, ataupun orang 

tua. Berikut berapa gejala yang dapat dilihat sebagai indikator adanya kesulitan 

belajar peserta didik : 

1. Menunjukkan prestasi belajar yang rendah, nilai dibawah rata-rata yang 

dicapai oleh kelompok peserta didik di kelas. 
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2. Hasil belajar yang dicapai tidak sesuai dengan usaha yang dilakukan. Padahal 

peserta didik sudah berusaha belajar dengan keras, tetapi nilainya selalu 

rendah. 

3. peserta didik lambat dalam mengerjakan tugas-tugas belajar. Ia selalu 

tertinggal dengan kawan-kawannya dalam segala hal. Misalnya mengerjakan 

soal-soal dalam waktu lama baru selesai, dalam mengerjakan tugas-tugas 

selalu menunda waktu. 

4. Peserta didik menunjukkan sikap seperti acuh tak acuh, berpura-pura, 

berdusta, mudah tersinggung dan sebagainya. 

5. Peserta didik menunjukkan tingkah laku yang tidak seperti biasanya 

ditunjukkan kepada orang lain. Dalam hal ini misalnya peserta didik menjadi 

pemurung atau pemarah, selalu bingung, selalu sedih, kurang gembira, atau 

mengasingkan diri dari kawan kawan  sepermainan. 

6. Peserta didik yang tergolong memiliki IQ tinggi, yang secara potensial mereka 

seharusnya merih prestasi belajar yang tinggi, tetapi kenyatan mereka 

mendapatkan prestasi belajar yang rendah. 

7. Peserta didik yang selalu menunjukan prestasi belajar yang tinggi untuk 

sebagian besar mata pelajaran, tetapi lain dilain waktu prestasi belajarnya 

menurun drastis. Berikut ini akan disajikan tabel prestasi belajar bahasa Arab 

peserta didik MTsN 1 Bone. 

 

 

 

 



 

 

95 

 
 

Tabel Prestasi Belajar Bahasa Arab Peserta Didik MTsN 1 Bone 

 

 
Aspek Nama Peserta Didik 

Muyassar Billah Tarisyah Rezky Fadillah Aisyah Artika Dillah Nisa 

1. 

Kehadira

n 

100 100 80 100 70 100 100 100 100 

2. 

Tugas 80 85 75 90 90 75 90 90 90 

1. 

Ujian 

Harian 

70 75 70 75 70 70 80 80 80 

2. 

Ujian 

Akhir 

Semester 

75 75 75 75 75 75 80 80 80 

 Peserta didik memiliki kehadiran yang bagus, akan tetapi terkadang tenaga 

pendidik jarang masuk di kelas dan hanya memberikan tugas untuk dijawab atau 

memberikan hapalan untuk dihapal tanpa dijelaskan maksud dari kosakata yang 

dihapal oleh peserta didik. Ada beberapa peserta didik yang rajin mengerjakan tugas 

dan ada pula peserta didik yang acuh tak acuh untuk mengerjakan tugas, hal tersebut 

disebabkan karena minat dan motivasi peserta didik. Adapula peserta didik yang rajin 

mengerjakan tugas dan bisa  menghapal kosakata akan tetapi kebanyakan dari mereka 

tidak bisa menjawab soal dengan benar. Adapula peserta didik yang sekadar 



 

 

96 

 
 

menghapal kosakata akan tetapi pada pertemuan berikutnya mereka sudah lupa 

dengan hapalan kosakatanya. Hal tersebut disebabkan karena kurangnya latihan. 

Kebanykan peserta didik mengeluhkan ketidakmampuannya untuk 

menerjemahkan teks bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia sehingga mereka sulit 

memahami materi pelajaran dan sulit mengerjakan soal dengan benar. Peserta didik 

membutuhkan pengulangan materi untuk pelajaran sebelumnya karena mereka masih 

merasa asing dengan pelajaran bahasa Arab. Dari gejala yang tampak itu tenaga 

pendidik bisa memprediksi bahwa peserta didik kemungkinan mengalami kesulitan 

belajar. Atau bisa juga dengan cara lain, yaitu melakukan penyelidikan dengan cara : 

1. Observasi adalah suatu cara memeproleh data langsung mengamati terhadap 

objek. Sambil melakukan observasi, dilakukan pencatatan terhadap gejala-

gejala yang tampak pada diri subjek, kemudian diseleksi untuk dipilih yang 

sesuai dengan tujuan pendidikan, data yang dapat diperoleh dengan observasi, 

misalnya: 

a. Bagaimana sikap pesertak didik dalam mengikuti pelajaran? ada gejala cepat 

lelah, mudah mengantuk, sukar memusatkan perhatian, catatan tidak lengkap, 

malas memperhatikan materi pelajaran yang diperhatikan. 

b. Bagaimana persiapan psiko-fisiknya dalam menghadapi pelajaran yang akan 

diberikan? biasanya peserta didik yang malas menerima pelajaran yang akan 

diberikan? biasanya peserta didik yang menerima pelajaran kurang kreatif dan 

cekatan dalam mempersiapkan segala sesuatu. 

2. Interview adalah suatu cara mendapatkan data dengan wawancara langsung 

terhadap orang yang diselidiki atau terhadap orang lain, guru, orang tua atau 
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teman dekat anak yang dapat memberikan informasi tentang orang yang 

diselidiki. 

3. Dokumentasi adalah salah satu cara untuk mengetahui sesuatu dengan melihat 

catatan-catatan, arsip-arsip, dokumen-dokumen, yang berhubungan dengan 

orang yang diselidiki. Teknik dokumentasi adalah suatu cara yang sering 

dipakai dalam upaya mencari faktor-faktor penyebab yang menyebabkan 

peserta didik mengalami kesulitan belajar melalui dokumen peserta didik itu 

sendiri. Di anatara dokumen peserta didik yang perlu dicari adalah 

berhubungan dengan: Riwayat hidup peserta didik, Prestasi peserta didik, 

Kumpulan ulangan, Catatan kesehatan peserta didik, Buku rapor peserta didik, 

Buku catatan untuk semua mata plajaran, dan sebagainya. 

4. Tes Diagnostik dimaksudkan untuk mengetahui kesulitan belajar yang dialami 

peserta didik berdasarkan hasil tes formatif sebelumnya. Tes dignostik 

memerlukan sejumlah soal pada satu mata pelajaran yang diperkirakan 

merupakan kesulitan belajar bagi peserta didik. Soal-soal tersebut bervariasi 

dan difokuskan pada kesulitan. Tes ini biasanya dilaksankan sebelum suatu 

pelajaran berjalan. Diadakan untuk menjajaki pengetahuan dan keterampilan 

yang telah di kuasai peserta didik. Apakah peserta didik sudah mempunyai 

pengetahuan dan keterampilan tertentu yang diperlukan untuk dapat mengikuti 

suatu pelajaran lain? Karena itu tes diagnostik seperti itu disebut juga test of 

entering behaviour, yaitu suatu cara untuk mengetahui tingkat dan jenis 

karakteritik dan perilaku peserta didik ketika ia mau mengikuti kegiatan 

interaksi edukatif di kelas. Dengan kata lain, sejauh mana tingkat penguasaan 
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peserta didik terhadap bahan pelajaran yang akan diberikan guru, dapat 

diketahui dengan tes diagnostik.
33

 

Dalam rangka usaha mengatasi kesulitan belajar ada hal yang tidak bisa 

diabaikan dalam kegiatan mencari faktor yang diduga sebagai penyebabnya. Karena 

itu, mencari sumber-sumber penyebab utama dan sumber-sumber penyebab lainnya 

mutlak dilakukan secara akurat, efektif dan efisien. Secara garis besar, langkah-

langkah yang perlu ditempuh dalam rangka usaha mengatasi kesulitan belajar peserta 

didik, dapat dilakukan melalui enam tahap, yaitu pengumpulan data, pengolahan data, 

diagnosis, prognosis, treatment, dan evaluasi.  

1. Pengumpulan data 

Untuk menemukan sumber penyebab kesulitan belajar diperlukan banyak 

informasi. Untuk memperoleh informasi perlu diadakan pengamatan langsung 

terhadap objek yang bermasalah. Teknik interview (wawancara) ataupun teknik 

observasi (pengamatan) maupun dokumentasi, merupakan teknik yang saling 

melengkapi dalam rangka keakuratan data. Usaha lain yang dapat dilakukan dalam 

usaha pengumpuln data bisa melalui kegiatan sebagai berikut: 

a. Kunjungan rumah  

b. Studi kasus  

c. Sejarah  

d. Daftar pribadi  

e. Meneliti pekerjaan peserta didik 

f. Meneliti tugas kelompok  

g. Melaksanakan tes, baik tes IQ maupun tes prestasi 
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2. Pengolahan data 

Data yang telah terkumpul tidak akan ada artinya jika tidak diolah secara 

cermat. Faktor penyebab kesulitan belajar peserta didik jelas tidak dapat diketahui, 

karena data harus diolah. Langkah-langkah yang dapat ditempuh dalam rangka 

pengolahan data adalah sebagai berikut: 

a. Identifikasi kasus 

b. Membandingkan antar kasus 

c. Membandingkan dengan hasil tes 

d. Menarik kesimpulan.  

3. Diagnosis 

Diagnosis adalah keputusan (penentuan) mengenai hasil dari pengolahan data. 

Tentu saja keputusan yang diambil itu setelah dilakukan analisis terhadap data yang 

telah diolah. Diagnosis dapat berupa hal-hal sebagai berikut: 

a. Keputusan mengenai jenis kesulitan belajar peserta didik dan tingkat kesulitan 

belajar yang dirasakan peserta didik.  

b. Keputusan mengenai faktor yang ikut menjadi sumber penyebab kesulitan belajar 

peserta didik.  

c. Keputusan mengenai faktor utama yang menjadi sumber penyebab kesulitan 

belajar peserta didik.  

Karena diagnosis adalah penentuan jenis penyakit dengan meneliti 

(memeriksa) gejala-gejalanya atau proses pemeriksaan terhadap hal yang dipandang 

tidak beres, maka agar akurasi keputusan yang diambil tidak keliru tentu saja 

diperlukan kecermatan dan ketelitian yang tinggi, untuk mendapatan hasil yang 
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meyakinkan itu sebaiknya minta bantuan tenaga ahli dalam bidang keahlian mereka 

masing-masing. Sperti dokter, psikolog, psikiater, sosiolog, guru kelas dan orang tua. 

4. Prognosis 

Keputusan yang diambil berdasarkan hasil diagnosis menjadi dasar pijakan 

dalam kegaitan prognosis. Dalam prognosis dilakukan kegiatan penyusunan program 

dan penetapan ramalan mengenai bantuan yang harus diberikan kepada peserta didik 

untuk membantunya keluar dari kesulitan belajar. Dalam penyusunan progam 

bantuan terhadap peserta didik yang berkesulitan belajar dapat diajukan pertanyaan-

pertanyaan dengan menggunakan 5W + 1H sebagai berikut: 

a. Who : Siapakah yang memberikan batuan kepada peserta didik ? siapakah yang 

harus mendapat bantuan ? 

b. What : Materi apa yang diperlukan? Alat bantu apa yang harus dipersiapkan ? 

pendekatan dan metode apa yang digunakan dalam memberikan bantuan kepada 

peserta didik ? 

c. When : Kapan pemberian bantuan itu diberikan kepada peserta didik ? bulan 

yang keberapa ? minggu keberapa ? 

d. Where : Dimana pemberian itu dilaksanakan ? 

e. Which : Peserta didik mana yang diprioritaskan mendapatkan bantuan lebih 

dahulu ? 

f. How : Bagaimana pemberian bantuan itu dilaksanakan ? dengan cara pendekatan 

individual ataukah pendekatan keolompok ? bentuk treatment yang bagaimana 

yang mungkin diberikan kepada peserta didik ? 

5. Treatment 
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Treatment adalah perlakuan. Perlakuan disini dimaksudkan adalah pemberian 

bantuan kepada anak didik yang mengalami kesulitan belajar sesuai dengan program 

yang telah disusun pada tahap prognosis. bentuk treatment yang mungkin dapat 

diberikan adalah: 

a. Melalui bimbingan belajar individual 

b. Melalui bimbingan belajar kelompok 

c. Melalui remedial teaching untuk mata pelajaran tertentu 

d. Melalui bimbingan orang tua di rumah 

e. Pemberian bimbingan pribadi untuk mengatasi masalh-masalah psikologis 

f. Pemberian bimbigan mengenai cara belajar yang baik secara umum 

g. Pemberian bimbingan mengenai cara belajar yang baik sesuai dengan 

karaketristik setiap mata pelajaran, dalam hal ini khususnya bahasa Arab.  

Ketepatan treatment yang diberikan kepada peserta didik yang mengalami 

kesulitan belajar sangat tergantung kepada ketelitian dalam pengumpulan data, 

pengolahan data dan diagnosis. Tapi bisa juga ketika pengumpulan datanya sudah 

lengkap dan pengolahan datanya dengan cermat, diagnosis yang diputuskan keliru, 

disebabkan oleh kesalahan analisis, maka treatment yang dilakukan peserta didik 

yang mengalami kesulitan belajarpun tidak akurat. Oleh karena itu, kecermatan dan 

ketelitian tingkat tinggi sangat dituntut dalam pengumpulan data, dan diagnosis, 

sehingga pada akhirnya treatment benar-benar mengenai objek dan subjek penelitian. 

6. Evaluasi 

Evaluasi di sini dimaksudkan untuk mengetahui apakah treatment yang telah 

diberikan berhasil dengan baik atau tidak. Artinya ada kemajuan atau kemunduran, 



 

 

102 

 
 

yaitu peserta didik dapat dibantu keluar dari lingkaran masalah kesulitan belajar, atau 

gagal sama sekali. 

Kemungkinan gagal atau berhasil treatment yang telah diberikan kepada 

peserta didik, dapat diketahui sampai sejauh mana kebenaran jawaban peserta didik 

terhadap item-item soal yang diberikan dalam materi tertentu melalui alat evaluasi 

berupa tes prestasi belajar atau achievment test. Bila jawaban peserta didik sebagian 

besar banyak yang salah, itu sebagai pertanda bahwa treatment gagal. Karenannya, 

perlu pengecekan kembali dengan cara mencari penyebab dari kegagalan itu. 

Ada kemungkinan data yang terkumpul kurang lengkap, program yang 

disusun tidak jelas dan tepat, atau diagnosis yang diambil tidak akurat karena 

kesalahan membaca data, sehingga berdampak langsung pada treatment yang bias. 

Kemungkinan lain juga bisa terjadi. Datanya lengkap, pengolahan datanya 

dengan cermat dan teliti, akurasi diagnosis meyakinkan, dan prognosis dengan jelas 

dan sistematis, tetapi karena treatment yang diberikan kepada peserta didik yang 

mengalami kesulitan belajar tidak sungguh-sungguh, asal-asalan juga menjadi 

pangkal penyebab gagalnya usaha mengatasi kesulitan belajar peserta didik. 

Agar tidak terjadi kesalahan pengertian, disini perlu ditegaskan bahwa 

pengecekan kembali hanya dilakukan bila terjadi di kegagalan treatment berdasarkan 

evaluasi, dimana hasil prestasi belajar peserta didik masih rendah di bawah standar. 

Dalam rangka pengecekan kembali atas kegagalan treatment, secara teoritis langkah-

langkah yang perlu ditempuh adalah sebagai berikut: 

a. Re-ceking data 

b. Re-diagnosis 

c. Re-prognosis 
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d. Re-treatment 

e. Re-evaluasi 

Bila treatment tersebut gagal maka harus diulang. Kegagalan treatment yang kedua 

harus diulang dengan treatment berikutnya. Begitulah seterusnya sampai benar-benar 

dapat mengeluarkan peserta didik dari kesulitan belajar. 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan pada fokus penelitian dan deskripsi fokus, rumusan masalah, dan 

hasil penelitian yang telah penulis lakukan di MTsN 1 Bone melalui proses 

obeservasi, wawancara dan dokumentasi maka penulis akan menguraikan kesimpulan 

dari penelitian tesis ini yaitu: 

1. Peserta didik di MTsN 1 Bone memiliki minat yang rendah terhadap pelajaran 

bahasa Arab. Hal tersebut disebabkan karena kurangnya motivasi dalam 

belajar bahasa Arab. Minat merupakan faktor utama yang memengaruhi 

kesulitan belajar bahasa Arab. 

2. Kesulitan belajar bahasa Arab peserta didik MTsN 1 Bone terlihat dari aspek 

kognitifnya. Yaitu kurangnya jumlah peserta didik yang memahami pelajaran 

bahasa Arab yang paling dasar dan kurangnya pemahaman dalam 

penghapalan mufradat. 

3. Faktor penyebab minat dan kesulitan belajar bahasa Arab peserta didik MTsN 

1 Bone adalah dasar pengetahuan bahasa Arab, paradigma terhadap pelajaran 

bahasa Arab, pemahaman terhadap pelajaran bahasa Arab, motivasi untuk 

belajar bahasa Arab, faktor lingkungan, penghafalan mufradat, kurikulum, 

praktik berbahasa Arab, dan alokasi waktu pelajaran. 
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B. Saran 

Berdasarkan kesimpulan tersebut di atas maka penulis memberikan saran 

sebagai berikut: 

1. Kepala Madrasah sebaiknya memberikan motivasi kepada tenaga pendidik 

bahasa Arab maupun kepada peserta didik agar semangat dan bersungguh-

sungguh dalam megikuti kegiatan pembelajaran bahasa Arab. 

2. Tenaga pendidik bahasa Arab sebaiknya memberikan perhatian kepada 

peserta didik yang memiliki minat terhadap pelajaran bahasa Arab agar 

mereka dapat mengasah dan mengembangkan kemampuannya dalam 

berbahasa Arab. Di samping itu, tenaga pendidik bahasa Arab juga harus 

memberikan perhatian kepada peserta didik yang sama sekali tidak memiliki 

pengetahuan bahasa Arab. 

3. Orang tua sebaiknya memberikan pencerahan kepada anaknya agar mereka 

mengetahui urgensi belajar bahasa Arab. Misalnya ketika melaksanakan 

ibadah, kita lebih banyak menggunakan bahasa Arab untuk berdoa sehari-hari, 

sholat, mengaji, berdzikir dan lain-lain. Selain itu, orang tua sebaiknya 

mengetahaui mata pelajaran apa saja yang ada di sekolah ataupun di madrasah 

tempat anaknya menuntut ilmu.  

4. Saran penulis untuk Madrasah Tsanawiyah Negeri 1 Bone adalah peserta 

didik baik di kelas VII, VIII dan IX sebaiknya lebih banyak diberikan materi 

qawā’id dalam pelajaran bahasa Arab. Pemberian materi qawā’id 

memudahkan peserta didik untuk memahami alur pelajaran bahasa Arab. Di 

samping memberikan materi qawā’id, peserta didik diwajibkan menghapal 

mufradat. Saran tersebut juga dapat diterapkan di Madrasah Aliyah.     
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5. Kementerian Agama selaku instansi yang menaungi MTsN maupun MTs 

sebaiknya memperhatikan dan menyederhanakan ataupun merevisi kurikulum 

untuk mata pelajaran bahasa Arab agar memiliki kompetensi yang mudah 

untuk dicapai. 
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PEDOMAN WAWANCARA 

 

Minat dan Kesulitan Belajar Bahasa Arab Peserta Didik serta Faktor 

Penyebabnya di MTsN 1 Bone 

 

I. Jadwal Wawancara 

Tanggal, hari   : 

Waktu dan mulai selesai : 

II. Identitas Informan 

Jenis kelamin  : 

Jabatan   : 

Pendidikan terakhir : 

III. Pertanyaan Penelitian  

1. Bagaimana minat belajar bahasa Arab peserta didik MTsN 1 Bone? 

2. Bagaimana paradigma peserta didik MTsN 1 Bone terhadap mata pelajaran 

bahasa Arab? 

3. Apa faktor penyebab minat dan kesulitan belajar bahasa Arab pada peserta 

didik di MTsN 1 Bone? 

4. Apakah minat dan motivasi merupakan faktor penyebab kesulitan belajar 

bahasa Arab? 

5. Apakah lingkungan merupakan faktor penyebab kesulitan belajar bahasa 

Arab? 

6. Apakah menurut anda pelajaran bahasa Arab sulit dipelajari? 

7. Bagaimana pendapat anda tentang pelajaran bahasa Arab? 

8. Apakah anda suka belajar bahasa Arab? 

9. Mengapa anda suka/tidak suka belajar bahasa Arab? 

10. Ketika guru menjelaskan materi bahasa Arab, apakah anda sering/tidak 

bertanya ketika ada materi yang tidak dipahami? 

11. Ketika guru memberikan tugas/PR, apakah anda mengerjakannya? 

12. Bagaimana sikap anda ketika disuruh menghapal mufradat? 
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