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ABSTRAK 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: 1) Perbedaan antara keterampilan 

berbicara bahasa Arab peserta didik kelas XI MAN 2 Bulukumba yang belajar 

dengan model pembelajaran bermain peran dengan yang belajar tanpa model 

pembelajaran bermain peran; 2) Pengaruh penggunaan model pembelajaran bermain 

peran dan minat belajar secara bersama-sama terhadap keterampilan berbicara 

bahasa Arab peserta didik kelas XI MAN 2 Bulukumba; 3) Perbedaan keterampilan 

berbicara bahasa Arab peserta didik kelas XI MAN 2 Bulukumba yang belajar 

dengan model pembelajaran bermain peran dan yang belajar tanpa model 

pembelajaran bermain peran pada kelompok peserta didik dengan minat belajar 

tinggi; 4) Perbedaan keterampilan berbicara bahasa Arab peserta didik kelas XI 

MAN 2 Bulukumba yang belajar dengan model pembelajaran bermain peran dan 

yang belajar tanpa model pembelajaran bermain peran pada kelompok peserta didik 

dengan minat belajar rendah. 

Metode penelitian yang digunakan adalah metode quasi eksperimen dengan 

rancangan desain faktorial 2 x 2. Populasi penelitian ini meliputi seluruh peserta 

didik kelas XI MAN 2 Bulukumba dan disampel dengan cara multiple random 
sampling sehingga menjadi 40 orang. Data peserta didik diperoleh dengan 

menggunakan tes keterampilan berbicara bahasa Arab dan angket minat belajar. 

Teknik analisis data menggunakan analisis variansi dua jalur dengan uji prasyarat 

analisis yaitu uji normalitas dan uji homogenitas, dengan taraf signifikansi sebesar 

5% (α = 0,05). 

Hasil penelitian ini adalah sebagai berikut; 1) Terdapat perbedaan pengaruh 

signifikan antara model pembelajaran bermain peran dan konvensional terhadap 

keterampilan berbicara bahasa Arab peserta didik; 2) Terdapat pengaruh secara 

bersama-sama antara model pembelajaran dan minat belajar terhadap keterampilan 

berbicara bahasa Arab peserta didik; 3) Pada kelompok peserta didik yang memiliki 

minat tinggi, terdapat perbedaan pengaruh signifikan antara kelompok peserta didik 

yang diajar dengan model pembelajaran bermain peran, dan kelompok peserta didik 

yang diajar dengan model pembelajaran konvensional; 4) Pada kelompok peserta 

didik yang memiliki minat rendah, tidak terdapat perbedaan pengaruh antara 

kelompok peserta didik yang diajar dengan model pembelajaran bermain peran, dan 

kelompok peserta didik yang diajar dengan model pembelajaran konvensional. 
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ABSTRACT 

This study aimed to determine: 1) Differences in the Arabic speaking skills 
of class XI MAN 2 Bulukumba students who use the role-playing learning model 
versus those who do not; 2) The effect of using the role-playing learning model and 
interest in learning together on the Arabic speaking skills of class XI MAN 2 
Bulukumba students; and 3) Differences in the Arabic speaking skills of class XI 
MAN 2 Bulukumba students. 4) Differences in Arabic speaking skills of class XI 
MAN 2 Bulukumba students who studied with the role-playing learning model and 
those who did not in groups of students with high learning interest; 

The study utilized a quasi-experimental approach with a 2 x 2 factorial 
layout. The study population consisted of all students in class XI MAN 2 
Bulukumba and was sampled with a random sample size of 40. Students' 
information was gathered utilizing tests of their Arabic speaking ability and interest 
in learning surveys. The data analysis method employed a two-way analysis of 
variance with analysis prerequisite tests, namely the normality test and the 
homogeneity test, and a significance threshold of 5% ( = 0.05). 

The study's findings were as follows: 1) There was a substantial difference in 
the impact of role-playing and traditional learning models on students' Arabic 
speaking skills; 2) There was a reciprocal relationship between the learning model 
and students' learning interest in their Arabic speaking skills. 3) In the group of 
students with high interest, there was a significant difference in the influence of the 
role-playing learning model versus the conventional learning model; 4) In the group 
of students with low interest, there was no difference in the influence of the role-
playing learning model versus the conventional learning model. 
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 البحث ملخّص
مهارة التحدث باللغة العربية بين الطلاب الذين في الفرق  معرفة )أولًا(إلى  ىذه الرسالة الدتواضعةتهدف 

يدُرَّسون بنموذج التعليمي "لعب دور الشخصي" والطلاب الذين يدُرَّسون بدون ىذا النموذج. وكانت الطلاب من 
 (ثانياً )( Bulukumbaمنطقة بُ وْلُوكُْمْباَ )( MAN II) الحكومة الثانية الفصل الحادي عشر في الددرسة الثانوية

تأثير استخدام نموذج التعليمي لعب دور الشخصي ورغبة تعلم الطلاب على مهارة التحدث باللغة العربية  معرفة
مهارة في معرفة الفرق  (ثاً ثال)لطلاب الفصل الحادي عشر في الددرسة الثانوية الحكومة الثانية بمنطقة بُ وْلُوكُْمْباَ. 

التحدث باللغة العربية بين الطلاب الذين يدُرَّسون بنموذج التعليمي "لعب دور الشخصي" والطلاب الذين يدُرَّسون 
بدون ىذا النموذج من طلاب الفصل الحادي عشر في الددرسة. وىم كانوا من الطلاب ذوي الاىتمام العالي والرغبة 

مهارة التحدث باللغة العربية بين الطلاب الذين يدُرَّسون بنموذج التعليمي في معرفة الفرق بعاً( را)الرافعة في التعلم. 
لعب دور الشخصي والطلاب الذين يدُرَّسون بدون ىذا النموذج من طلاب الفصل الحادي عشر في الددرسة. وىم  

 كانوا من الطلاب ذوي الاىتمام الدنخفض والرغبة القليلة في التعلم .

( بتصميم Quasi Eksperimenشبو تجريبية ) بحثالدنهج الدستخدم في ىذا البحث ىو منهج و 
تم أخذ ف(. وكانت مجموعة الدراسة ىي جميع الطلاب الفصل الحادي عشر بالددرسة. 2×  2مضروب اثنين في اثنين )

يجة مهارة الطلاب فتُحصل عينات عن طريق أخذ عينات عشوائية متعددة بحيث أصبح ىناك أربعين طالباً. وأما نت
من اختبار مهارة التحدث باللغة العربية ومن استبياناتهم عن اىتمامهم للتعلم. ثّم قام الباحث بعد ذلك بتحليل 
البيانات عن طريق تحليل ثنائي الاتجاه من خلال اختبار الحالة الطبيعية و الحالة التعددية وتبلغ مستوى دلالات إلى 

 (.α = 0.05٪ )5خمسة بالدائة 

ىناك فرق كبير في التأثير بين التعليم بنموذج  إن )أولًا(على:  في ىذه الدراسةنتائج البحث  أظهرت
 كان (ثانياً )التعليمي لعب دور الشخصي والتعليم الدتعارف عاديًا على مهارة التحدث باللغة العربية لدى الطلاب. 

ىناك تأثير متبادل بين نموذج التعليمي لعب دور الشخصي ورغبة تعلم الطلاب على مهارة التحدث باللغة العربية 
وجد الباحث فرقاً كبيراً في مهارة التحدث باللغة العربية من الطلاب ذوي الاىتمام العالي في التعلم  (ثالثاً )للطلاب. 

( لم رابعاً )ي والطلاب الذين يدُرَّسون بطرقة التعليم الدتعارف عادياً. عند تدريسهم بنموذج التعليمي لعب دور الشخص
الباحث فرقاً كبيراً في مهارة التحدث باللغة العربية من الطلاب ذوي الاىتمام الدنخفض في التعلم عند تدريسهم  يجد

  ادياً.والطلاب الذين يدُرَّسون بطرقة التعليم الدتعارف ع بنموذج التعليمي لعب دور الشخصي
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BAB I  

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Manusia tidak bisa terlepas dari pendidikan karena sejarah manusia adalah 

sejarah pendidikan. Semenjak manusia lahir, maka sejak itulah pendidikan 

menunjukkan eksistensi dalam kehidupannya. Pendidikan tidak lain adalah sebuah 

proses interaksi individu dengan subjek lain seperti manusia, masyarakat, maupun 

alam sekitar.
1
 Maka dari itu, pendidikan adalah sebuah bidang yang selalu layak 

untuk diteliti.  

Salah satu dari banyak cabang pendidikan yang penting adalah pendidikan 

bahasa. Bahasa merupakan ciri utama yang membedakan manusia dengan 

makhluk lainnya. Bahasa manusia sangatlah luwes. Manusia bisa menghubungkan 

sejumlah bunyi dan tanda yang terbatas untuk menghasilkan kalimat dalam 

jumlah tak terbatas, masing-masing dengan makna yang berbeda. Hal inilah yang 

menyebabkan seekor beo bisa saja meniru perkataan Einstein, selain menirukan 

suara dering telepon, bantingan pintu, dan raungan sirene, namun tetap tidak dapat 

mengalahkan manusia dalam bahasa.
2
 Mamusia dan bahasa adalah hal yang tak 

terpis ahkan. Dengan demikian, penelitian dalam ranah pendidikan bahasa harus 

terus digalakkan.  

Manusia menguasai bahasa melalui dua proses utama yaitu pemerolehan 

dan pembelajaran. Di manapun umat manusia berada, mereka memiliki bahasa, 

lalu pada setiap kasus, secara sederhana sebuah bahasa mewujud, dibicarakan dan 

                                                 
1Abdul Rahmat, Pengantar Pendidikan (Gorontalo: Ideas Publishing, 2014), h. 6.  

2Yuval Noah Harari, Sapiens, terj. Yanto Musthofa, Sapiens  (Tangerang: Pustaka Alvabet, 

2017), h. 24-25. 



2 

 

didengar, dalam dunia suara atau ujaran.
3
 Pemerolehan bahasa adalah proses 

manusia secara alamiah menguasai bahasa, dalam hal ini bahasa pertama yaitu 

bahasa yang pertama dikenal dan dikuasai manusia atau disebut juga dengan 

bahasa ibu. Sedangkan pembelajaran bahasa adalah proses manusia menguasai 

bahasa asing. Pembelajaran bahasa pada intinya bertujuan agar anak didik 

terampil berbahasa asing.
4
 Maka secara sederhana, proses pemerolehan bahasa 

adalah proses yang menggunakan jalur orality sedangkan pembelajaran bahasa 

menggunakan jalur literacy.  

Literacy atau literasi adalah keterampilan dasar yang dimiliki manusia di 

samping keterampilan berujar atau orality. Keterampilan berujar dan literasi pada 

mulanya tumbuh secara terpisah, namun dalam perkembangan selanjutnya, dua 

keterampilan itu saling memengaruhi perkembangan masyarakat manusia. 

Menurut Webster, sebagaimana dikutip Yusuf T, literasi dibagi menjadi tiga 

pengertian. (1) keterampilan membaca dan menulis; (2) keterampilan 

menunjukkan atau mengembangkan suatu pemahaman, pengetahuan, atau 

kebiasaan tertentu; (3) seseorang yang dapat menggunakan pengetahuan atau 

keterampilannya atas sesuatu.
5
 

Bahasa Arab merupakan bahasa resmi PBB sejak tahun 1973, di samping 

bahasa Inggris, bahasa Perancis, bahasa Spanyol, bahasa Rusia dan bahasa Cina. 

Di Indonesia, bahasa Arab sebagai salah satu mata pelajaran sudah tidak asing lagi 

bagi umat Islam. Bahasa Arab sebagai mata pelajaran telah diajarkan pada 

                                                 
3Walter J. Ong, Orality and Literacy (Cet. III; London: Routledge, 2012), h. 6. 

4Nurul Khasanah, “Desain Pengembangan Kurikulum Pembelajaran Bahasa Arab Berbasis 

Pendekatan Potensi/Fitrah”, al-Mahara Jurnal Pendidikan Bahasa Arab 4, No. 2 (Desember, 

2018): h, 160.  

5M. Yusut T, “Pengaruh Strategi Pembelajaran dengan Webquest dan Efikasi Diri terhadap 

Peningkatan Literasi Pengetahuan “, Jurnal Teknologi Pendidikan 17, no. 1 (April 2015): h. 16. 
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lembaga pendidikan dari tingkat dasar sampai perguruan tinggi.
6
 Namun 

mempelajari bahasa Arab hanya karena motif agama membuat perkembangan 

bahasa Arab di Indonesia menjadi pasif bahkan cenderung stagnan. Meskipun 

usaha pengembangan bahasa Arab bukan hal yang baru lagi, namun metode dan 

sistem yang dipakai masih cenderung tradisional. Ini bukan satu-satunya 

rintangan. Arus globalisasi yang makin deras juga menyebabkan banyak pelajar 

lebih memilih bahasa Inggris, Jerman, dan Mandarin sebagai bahasa asing pilihan. 

Hal tersebut menyebabkan makin rendahnya peminat dari kaum terpelajar untuk 

mempelajari bahasa Arab. Permasalahan lain yang sering kita jumpai dalam 

pembelajaran adalah bagaimana cara menyajikan materi kepada peserta didik 

secara baik sehingga diperoleh hasil yang efektif dan efisien atau hasil yang 

maksimal.
7
 Diperlukan adanya suatu cara menyajikan materi yang dapat membuat 

peserta didik lebih memahami pembelajaran dalam mata pelajaran Bahasa Arab. 

Tujuan pembelajaran bahasa Arab mengarah kepada penguasaan 

penggunaan bahasa Arab dalam berbicara, membaca, dan menulis secara 

fungsional. Artinya pembelajaran bahasa Arab diharapkan dapat membawa para 

pembelajar agar bisa berkomunikasi baik secara reseptif maupun produktif. 

Menurut kurikulum tahun 2008, pembelajaran bahasa Arab diarahkan kepada 

keterampilan komunikasi di samping bertujuan memahami ajaran agama Islam.
8
 

Bahasa Arab bukan hanya sekedar bahasa pengantar dalam memahami ajaran 

                                                 
6Ahmad Muradi, “Tujuan Pembelajaran Bahasa Asing (Arab) di Indonesia”, Jurnal Al-

Maqoyis 1, no. 1 (Januari-Juni 2013): h. 141.  

7Andi Nurul Hidayatullah, “Pengaruh Media Pembelajaran Berbasis YouTube dan Minat 

Belajar terhadap Hasil Belajar Peserta Didik pada Mata Pelajaran Bahasa Arab di Madrasah 

Aliyah Pondok Pesantren Yasrib Watansoppeng”, Jurnal Shaut Al-‘Arabiyah 9, no. 1 (Juni 2021) : 

h, 24. 

8Ahmad Muradi, Jurnal Al-Maqoyis 1, no. 1 (2013): h. 142-148.  
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agama, namun lebih jauh menjadi sebuah alat yang harus dimiliki dalam era 

globalisasi ini. 

Secara yuridis pembelajaran bahasa Arab di Indonesia berdasar pada KMA 

Nomor 183 dan 184 Tahun 2019. Di dalamnya termaktub pernyataan bahwa 

terdapat beberapa tantangan internal dan eksternal dalam pengembangan 

kurikulum untuk pembelajaran bahasa Arab. Di antaranya, tantangan internal 

adalah pembelajaran bahasa Arab masih cenderung strukturalistik, kurang 

fungsional dan kurang komunikatif. Sedangkan tantang eksternal antara lain, 

bahasa Arab sebagai bahasa Internasional saat ini mengalami perubahan yang 

cepat dan cenderung beragam.  

Di dalam landasan yuridis tersebut di atas juga dikemukakan sebuah 

landasan filosofis yang menyatakan bahwa bahasa Arab memiliki dua fungsi. 

Pertama sebagai alat komunikasi dan kedua sebagai sarana dalam mempelajari 

ajaran agama Islam yang tertuang dalam al-Quran dan Hadits serta kitab-kitab 

lainnya. Menurut pandangan ini, pembelajaran bahasa Arab diarahkan untuk 

mendorong, membimbing, mengembangkan dan membina keterampilan serta 

menumbuhkan sikap positif terhadap Bahasa Arab, baik reseptif maupun 

produktif.
9
 Para pendidikan dituntut untuk terus berinovasi dan berkreasi dalam 

mengembangkan pembelajaran dalam mata pelajaran Bahasa Arab. 

Secara historis, inovasi dan perubahan pandangan dalam studi pembelajaran 

bahasa telah dimulai sejak tahun 1880. Ada empat fase yang berlalu dalam 

pembelajaran bahasa. Fase pertama pada 1880-1920. Fase kedua antara tahun 

1920-1940. Fase ketiga, antara tahun 1940-1970. Fase keempat, antara tahun 

1970-1980. Fase ini dianggap sebagai fase paling inovatif dalam studi 

                                                 
9Republik Indonesia, KMA Nomor 183 Tahun 2019 Tentang Kurikulum PAI dan Bahasa 

Arab pada Madrasah. h. 13. 
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pemerolehan bahasa kedua dan bahasa asing. Hasil dari fase ini adalah munculnya 

apa  yang sekarang dikenal dengan pendekatan komunikatif dalam belajar 

bahasa.
10

 Sebuah pendekatan yang dapat menjawab kebutuhan pendidik dalam 

merumuskan metode pembelajaran yang dapat lebih menghidupkan suasana kelas 

yang seringkali kaku dan monoton. 

Metode pembelajaran bahasa Arab modern ini adalah metode pembelajaran 

yang berorientasi pada tujuan bahasa sebagai alat. Artinya, bahasa Arab 

dipandang sebagai alat komunikasi dalam kehidupan modern. Inti dari belajar 

Bahasa Arab adalah keterampilan untuk menggunakan bahasa tersebut secara aktif 

dan mampu memahami ucapan atau ungkapan dalam Bahasa Arab dan 

mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari.
11

 Secara singkat, pembelajaran 

Bahasa Arab harus dirancang untuk menghasilkan sebuah ajaran yang aplikatif 

bagi para peserta didik dalam kegiatan sehari-harinya. 

Ada lima prinsip dalam pengajaran bahasa Arab sebagai bahasa asing. Satu, 

prinsip prioritas dalam proses penyajian. Dua, prinsip koreksitas dan umpan balik. 

Tiga, prinsip bertahap. Empat, prinsip penghayatan. Lima, prinsip korelasi dan isi. 

Prinsip prioritas ditemui dalam penyampaian materi pengajaran yaitu; 

pertama, mengajarkan mendengarkan dan bercakap sebelum menulis. Kedua, 

mengakarkan kalimat sebelum mengajarkan kata. Ketiga, menggunakan kata-kata 

yang lebih akrab dengan kehidupan sehari-hari sebelum mengajarkan bahasa 

sesuai dengan penutur asli Bahasa Arab. 

Prinsip korektisitas diterapkan ketika sedang mengajarkan materi fonetik, 

sintaksis, dan semiotik. Maksud dari prinsip ini adalah, para pendidik harus 

                                                 
10Kamil Ramma Oensyar dan Ahmad Hifni, Pengantar Metodologi Pembelajaran Bahasa 

Arab (Banjarmasin: IAIN Antasari Press, 2015), h. 3-5.  

11Taufik, Pembelajaran Bahasa Arab MI (Cet. IV; Surabaya: UIN Sunan Ampel, 2016), h. 

4.  
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mampu melakukan pembetulan dan membiasakan pada peserta didik untuk kritis 

pada hal-hal terkait fonetik, sintaksis, dan semiotik. 

Prinsip berjenjang memiliki tiga kategori. Pertama, dari yang konkrit ke 

yang abstrak, dari yang global ke yang detail, dari yang sudah diketahui ke yang 

belum diketahui. Kedua, ada kesinambungan antara apa yang telah diberikan 

sebelumnya dengan apa yang akan diajarkan selanjutnya. Ketiga, ada peningkatan 

bobot pengajaran terdahulu dengan yang selanjutnya, baik dari segi jumlah jam 

maupun materinya. 

Pengajaran bahasa Arab terkait erat dengan aspek-aspek pengajarannya itu 

sendiri yang mencakup pendekatan, metode, dan teknik. Asumsi yang 

berhubungan dengan pembelajaran bahasa mencakup aspek mendengar, bercakap, 

membaca, dan menulis. Dari keempat keterampilan tersebut selanjutnya akan 

terbangun beberapa metode, strategi dan teknik serta aktifitas dalam pembelajaran 

Bahasa Arab.
12

 Untuk mengasah keempat keterampilan tersebut, membangun 

minat belajar peserta didik di awalnya adalah hal yang penting. 

Membangun minat belajar peserta didik menjadi penting karena minat bisa 

berhubungan dengan daya gerak dan pendorong seseorang untuk merasa tertarik 

pada suatu kegiatan atau objek. Singkat kata, minat dapat menjadi penyebab 

peserta didik ingin berpartisipasi dalam suatu kegiatan. Minat dianggap sebagai 

respon sadar maka minat bersifat sangat pribadi. Namun minat dapat dipengaruhi 

oleh lingkungan.
13

 Dengan membangun minat belajar peserta didik terhadap 

pembelajaran bahasa Arab, diharapkan akan muncul ketertarikan dalam diri 

peserta didik untuk mempelajari bahasa Arab secara lebih intensif. Pada 

                                                 
12Taufik, Pembelajaran Bahasa Arab MI, h. 5-12. 

13Direktorat Pembinaan SMK Ditjen Dikdasmen Kemdikbud, Pengembangan Bakat dan 

Minat Peserta didik SMK (Jakarta: Kemdikbud, 2016), h. 13. 
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gilirannya ketertarikan ini diharapkan akan memunculkan hasil belajar yang lebih 

baik. 

Timbulnya minat belajar dapat disebabkan oleh berbagai hal. Di antaranya  

adalah keinginan yang kuat untuk memperoleh pekerjaan yang lebih baik, serta 

ingin hidup senang dan bahagia.
14

 Minat dapat dianggap sebagai suatu hal yang 

dapat mempengaruhi keberhasilan dalam proses pemebelajaran 

Terdapat permasalahan yang ditemukan dalam penggunaan metode 

pembelajaran oleh guru ketika ia mengajar di kelas, seperti tidak bervariasinya 

metode pembelajaran di kelas, kesalahan dalan hal memilih metode mengajar, 

sehingga pembelajaran berjalan monoton dan peserta didik pun menjadi kurang 

antusias serta tidak mengerti dengan apa yang telah diajarkan atau disampaikan 

gurunya. Padahal, menurut penelitian Muslim Iqbal Ramadhoni, faktor eksternal 

yang paling menunjang keberhasilan belajar peserta didik adalah metode mengajar 

guru. Artinya, guru sebagai pendidik memiliki peran sentral. Salah satu hal yang 

harus dilakukan oleh guru adalah dengan mengajar di kelas. Salah satu yang 

paling penting adalah performance guru di kelas. Bagaimana seorang guru dapat 

menguasai keadaan kelas sehingga tercipta suasana belajar yang menyenangkan. 

Maka guru harus menerapkan metode pembelajaran yang sesuai dengan 

karakteristik peserta didik serta materi yang akan disampaikan.
15

 

Menurut penelitian Sri Yuniati, metode bermain peran dapat meningkatkan 

keterampilan bahasa ekspresif anak. Bermain peran yaitu suatu kegiatan yang 

diperankan seseorang sehingga memiliki pemahaman dan pandangan yang benar 

                                                 
14Asmaria, “Penggunaan Media Gambar Untuk Meningkatkan Minat Belajar Pkn Peserta 

didik Kelas II SDN 015 Pagaran Tapah Darussalam”, Jurnal Pendidikan dan Pengajaran Program 

Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar FKIP Universitar Riau 1, no. 1 (Juli, 2017): h. 111.  

15Muslim Iqbal Ramadhoni, “Metode Mengajar dan Minat Peserta didik Dalam 

Meningkatkan Hasil Belajar Bahasa Arab”, Jurnal Penelitian dan Penilaian Pendidikan 1, no. 2, 

(2016), h. 215. 
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tentang suatu peristiwa yang akan membawa manfaat bagi anak kedalam 

kehidupannya.
16

 Metode bermain peran dapat menjadi sebuah solusi untuk 

menaikkan taraf keberhasilan belajar peserta didik, khusunya dalam mata 

pelajaran Bahasa Arab. 

Bermain peran merupakan salah satu model  pembelajaran  yang  diarahkan  

pada upaya  pemecahan  masalah-masalah  yang berkaitan dengan hubungan 

antarmanusia,  terutama  yang menyangkut kehidupan peserta didik. Pengalaman 

belajar  yang  diperoleh dari metode ini meliputi, keterampilan kerjasama, 

komunikatif, dan menginterprestasikan suatu kejadian. Melalui  bermain  peran,  

peserta  didik mencoba mengeksplorasi hubungan-hubungan antarmanusia dengan 

cara memperagakan dan mendiskusikannya, sehingga secara bersama-sama para 

peserta didik dapat mengeksplorasi parasaan-perasaan, sikap-sikap, nilai-nilai, dan 

berbagai strategi pemecahan masalah. bermain peran merupakan permainan 

dimana anak memainkan peran dari tokoh yang dimainkannya untuk 

mengembangkan daya imajinasi anak serta keterampilan berbicara pada anak. 

Lebih jauh lagi, penelitian Puji Lestari  menunjukkan bahwa terdapat peningkatan 

keterampilan berbicara bahasa Inggris di lokasi penelitiannya setelah pendidik 

menggunakan model pembelajaran bermain peran.
17

  

Penjelasan di atas memunculkan asumsi positif, bahwa ketika permainan  

digunakan untuk pembelajaran, akan ada dampak baik yang didapatkan berupa 

kenaikan hasil belajar dan keterampilan berbicara bahasa Arab peserta didik.  

Penggunaan model pembelajaran bermain peran yang telah menunjukkan hasil 

                                                 
16Sri Yuniati, “Bermain Peran: Sebuah Metode untuk Meningkatkan Keterampilan Bahasa 

Ekspresif Anak”, Jurnal Obsesi : Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini 5, no. 1 (2020), h.61. 

17Puji Lestari, “Penerapan Metode Bermain Peran (Role Playing) Dalam Meningkatkan 

Keterampilan Berbicara Pada Mata Pelajaran Bahasa Inggris Peserta didik Kelas XII TKJ 2 SMK 

Negeri 2 Selong Tahun Pelajaran 2018/2019”, Journal Ilmiah Rinjani_Universitas Gunung Rinjani 

7, no 2. (2019), h. 97. 
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positif dalam pembelajaran lainnya diharapkan dapat memberi dampak positif 

yang sama terhadap pembelajaran bahasa Arab. 

 Sejauh ini, studi tentang keterampilan berbicara bahasa Arab cenderung 

mengkaji problematika keterampilan berbicara bahasa Arab yang umumnya 

diidentifikasi dari peserta didik. Ini seperti yang dikatakan oleh Mori, 

problematika pembelajaran keterampilan berbicara bahasa Arab teridentifikasi 

dari minimnya penguasaan kosakata bahasa Arab, pengguasaan terhadap kaidah 

bahasa Arab yang dirasa sulit dan pengguasaan tata bunyi bahasa Arab yang 

masih belum maksimal, latar belakang peserta didik yang berbeda, malu dan takut 

dikritik, khawatir melakukan kesalahan, serta terkait mengenai motivasi yang 

rendah. Menurut Hasyim, faktor penghambat keterampilan berbicara bahasa Arab 

adalah kurangnya minat dan bakat peserta didik, kurangnya penguasaan kosakata 

(mufradāt) dan interaksi dengan menggunakan bahasa Arab, serta lemahnya 

dukungan dari faktor lingkungan. Dari kecenderungan beberapa penelitian 

tersebut, aspek pengaruh dari pendidik belum banyak diperhatikan, terutama soal 

metode pembelajaran. Padahal, metode pembelajaran sangat mempengaruhi hasil 

belajar.
18

 Metode pembelajaran yang baik dan minat yang tinggi, diharapkan 

dapat meningkatkan keterampilan berbicara bahasa Arab peserta didik kelas XI di 

Madrasah Aliyah Negeri (MAN) 2 Bulukumba. 

MAN 2 Bulukumba adalah salah satu madrasah yang berlokasi di 

Bulukumba. MAN 2 Bulukumba telah berdiri sejak tahun 1978. Sejak tahun 2017, 

MAN 2 Bulukumba telah berakredatasi A. Dalam tiga tahun terakhir, jumlah 

peserta didik MAN 2 Bulukumba adalah, 646 peserta didik pada tahun 2017; 743 

                                                 
18Nurul Daroeni,” Metode Pembelajaran Keterampilan Berbicara Bahasa Arab di MAN 1 

Metro, Lampung. Metode yang digunakan dalam penelitian tersebut adalah deskriptif kualitatif 

dengan objek penelitian Madrasah Aliyah Negeri (MAN) 1 Metro, Lampung”, Al-Ma’rifah: Jurnal 

Budaya, Bahasa, dan Sastra Arab 17, no.2 (2020). h. 128. 
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peserta didik pada tahun 2018, dan; 726 peserta didik pada tahun 2019. Dari data 

sekilas tersebut, dapat dilihat bahwa minat masyarakat terhadap MAN 2 

Bulukumba telah meningkat pada setiap tahunnya. Hal ini juga yang membuat 

penulis tertarik untuk mengambil sampel di kelas XI MAN 2 Bulukumba untuk 

diteliti.
19

 

Selama observasi terhadap kelas XI di MAN 2 Bulukumba, penulis 

mendapati bahwa keterampilan berbicara bahasa Arab peserta didik sangat 

rendah. Hal ini didukung dengan statistik hasil belajar peserta didik, berupa nilai 

di raport, khususnya pada mata pelajaran Bahasa Arab yang juga rendah. Hal ini 

bisa jadi dikarenakan belum digunakannya metode yang tepat dalam 

menyampaikan materi ajar terhadap peserta didik, khususnya dalam pembelajaran 

Bahasa Arab. 

Metode yang digunakan guru bahasa Arab di MAN 2 Bulukumba lebih 

sering cenderung monoton dan hanya menggunakan metode klasik seperti metode 

ceramah. Namun sesekali, dapat peneliti amati bahwa telah digunakan pola model 

pembelajaran bermain peran dalam pembelajaran, dan di situ ditemukan bahwa 

para peserta didik lebih antusias dalam memahasingikuti pembelajaran bahasa 

Arab. 

Kemudian terkait minat belajar peserta didik, dapat penulis amati dari 

observasi awal bahwa para peserta didik di kelas XI MAN 2 Bulukumba terbagi 

dua dalam hal minat belajarnya dalam mata pelajaran Bahasa Arab. Ada yang 

terlihat lebih antusias, sementara yang lain terlihat tidak terlalu tertarik pada mata 

pelajaran bahasa Arab. 

                                                 
19Iqbal, “Meningkatkan Minat Belajar Bahasa Arab Peserta didik di MAN 2 Bulukumba 

dengan Menggunakan Media Handout”, Laporan Aktualisasi Nilai-Nilai Dasar Aparatur Sipil 

Negara, (Makassar: Lembaga Administrasi Negara, 2019), h. 6.  
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Beberapa faktor di atas membuat penulis tertarik untuk melakukan peneltian 

lebih lanjut terhadap tiga variabel. Yaitu model pembelajaran bermain peran, 

minat belajar, dan keterampilan berbicara bahasa Arab. 

Melihat hal-hal di atas, maka penulis tertarik untuk mengkaji lebih lanjut 

tentang Pengaruh Penggunaan Model Pembelajaran Bermain Peran dan 

Minat Belajar terhadap Keterampilan Berbicara Bahasa Arab Peserta Didik 

Kelas XI MAN 2 Bulukumba. 

B. Rumusan Masalah 

Sehubungan dengan latar belakang di atas, maka penulis mengemukakan 

rumusan masalah sebagai berikut: 

1. Apakah terdapat perbedaan siginifikan antara keterampilan berbicara bahasa 

Arab peserta didik kelas XI MAN 2 Bulukumba yang belajar dengan model 

pembelajaran bermain peran dengan yang belajar tanpa model pembelajaran 

bermain peran? 

2. Apakah penggunaan model pembelajaran bermain peran dan minat belajar 

secara bersama-sama berpengaruh terhadap keterampilan berbicara bahasa 

Arab peserta didik kelas XI MAN 2 Bulukumba? 

3. Pada kelompok peserta didik dengan minat belajar tinggi, apakah terdapat 

perbedaan signifikan antara keterampilan berbicara bahasa Arab peserta 

didik kelas XI MAN 2 Bulukumba yang belajar dengan model pembelajaran 

bermain peran dan yang belajar tanpa model pembelajaran bermain peran? 

4. Pada kelompok peserta didik dengan minat belajar rendah, apakah terdapat 

perbedaan siginifikan antara keterampilan berbicara bahasa Arab peserta 

didik kelas XI MAN 2 Bulukumba yang belajar dengan model pembelajaran 

bermain peran dan yang belajar tanpa model pembelajaran bermain peran? 

C. Hipotesis 
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 Sehubungan dengan permasalahan di atas, maka penulis mengemukakan 

hipotesis sebagai berikut: 

1. Terdapat perbedaan siginifikan antara keterampilan berbicara bahasa Arab 

peserta didik kelas XI MAN 2 Bulukumba yang belajar dengan model 

pembelajaran bermain peran dengan yang belajar tanpa model pembelajaran 

bermain peran. 

2. Penggunaan model pembelajaran bermain peran dan minat belajar secara 

bersama-sama berpengaruh terhadap keterampilan berbicara bahasa Arab 

peserta didik kelas XI MAN 2 Bulukumba. 

3. Pada kelompok peserta didik dengan minat belajar tinggi, terdapat 

perbedaan siginifikan antara keterampilan berbicara bahasa Arab peserta 

didik kelas XI MAN 2 Bulukumba yang belajar dengan model pembelajaran 

bermain peran dan yang belajar tanpa model pembelajaran bermain peran. 

4. Pada kelompok peserta didik dengan minat belajar rendah, tidak terdapat 

perbedaan siginifikan antara keterampilan berbicara bahasa Arab peserta 

didik kelas XI MAN 2 Bulukumba yang belajar dengan model pembelajaran 

bermain peran dan yang belajar tanpa model pembelajaran bermain peran. 

D. Definisi Operasional 

1. Model Pembelajaran Bermain Peran 

Model pembelajaran bermain peran yang dimaksud dalam penelitian ini 

adalah metode-metode pembelajaran bermain peran yang digunakan oleh guru 

Bahasa Arab MAN 2 Bulukumba dalam mengajari peserta didiknya dengan 

tahapan tertentu sebagai berikut; (1) Pemanasan (warming up);  (2) memilih 

partisipan; (3) menyiapkan pengamat; (4) menata panggung; (5) memainkan 

peran; (6) diskusi dan evaluasi; (7) memainkan peran ulang; (8) diskusi dan 

evaluasi kedua; dan (9) berbagi pengalaman dan kesimpulan. 
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2. Minat Belajar 

Minat belajar yang dimaksud dalam penelitian adalah minat belajar peserta 

didik terhadap mata pelajaran Bahasa Arab. Minat belajar ini dapat diukur dari 5 

aspek, yaitu: (1) perasaan senang; (2) ketertarikan untuk belajar; (3) perhatian 

dalam belajar; (4) motivasi belajar; dan (5) pengetahuan. 

3. Keterampilan berbicara bahasa Arab 

Keterampilan berbicara bahasa Arab yang dimaksud di sini adalah 

keterampilan peserta didik dalam berbicara bahasa Arab sesuai dengan yang 

dituntuk pada jenjang dan lingkungannya. Dalam hal ini, tingkatan XI Madrasah 

Aliyah Negeri. Kriteria itu adalah sebagai berikut; 

 Mampu merespon pertanyaan berbahasa Arab dengan kalimat bahasa 

Arab yang baik dan benar. 

 Mampu menyampaikan opini/pendapat sesuai tema yang diajukan 

dalam bahasa Arab yang baik dan benar. 

 Mampu melakukan dialog dengan tidak menggunakan naskah dan/atau 

hafalan dalam bahasa Arab yang baik dan benar. 

E. Penelitian Terdahulu 

Penelitian terdahulu berfungsi sebagai dukungan, bukti ilmiah yang relevan 

dengan masalah yang diteliti. Kajian pustaka bermanfaat sebagai pemandu agar 

fokus penelitian sesuai dengan kenyataan di lapangan.
20

 

Penelitian terdahulu yang diambil oleh peneliti adalah pertama, artikel Sri 

Yuniati yang berjudul; Bermain Peran: Sebuah Metode untuk Meningkatkan 

Keterampilan Bahasa Ekspresif Anak. Artikel ini disusun berdasarkan sebuah 

penelitian kualitatif dan merupakan Penelitian Tindakan Kelas di TK ABA 

                                                 
20Hardani, dkk, Metode Penelitian, Kualitatif & Kuantitatif (Yogyakarta: Pustaka Ilmu, 

2020), h. 271. 
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Tegalsari. Penelitian ini berkesimpulan bahwa penggunaan metode Bermain 

Peran dengan baik dan benar akan efektif untuk meningkatkan keterampilan 

bahasa ekspresif anak. Presentasi peningkatan yang ditemukan dari penilaian 

keterampilan dalam penelitian ini mencapai 80%. Dalam pendahuluan artikel ini 

telah dijelaskan bahwa bahasa ekspresif yang dimaksud adalah  keterampilan 

bahasa pada pengolahan bunyi-bunyi ujaran.
21

 

Kedua, artikel Puji Lestari dalam Journal Ilmiah Rinjani yang berjudul; 

Penerapan Metode Bermain Peran (Role Playing) dalam Meningkatkan 

Keterampilan Berbicara pada Mata Pelajaran Bahasa Inggris Peserta didik Kelas 

XII TKJ 2 SMK Negeri 2 Selong Tahun Pelajaran 2018/2019. Dari hasil analisis 

penelitian tersebut, Bermain Peran dapat meningkatkan keterampilan berbicara 

Bahasa Inggris peserta didik. Penelitian ini merupakan Penelitia Tindakan Kelas 

yang menggunakan dua siklus. Nilai rata-rata peserta didik pada hasil 

pembelajaran keterampilan berbicara di siklus I, adalah 63,85. Setelah digunakan 

metode Bermain Peran dalam pembelajaran, hasil ini mengalami peningkatan 

menjadi 74, 66 pada siklus dua. Kemudian persentasie ketuntasan belajar peserta 

didik pada siklus I sebesar 66,66% juga meningkat menjadi 85,18% pada siklus 

II. Artinya, persentasi peningkatan melebih indikator ketercapaian yaitu 70%.
22

 

Ketiga, artikel Muslim Iqbal Ramadhoni dalam Jurnal Penelitian dan 

Penilaian Pendidikan yang berjudul; Metode Mengajar dan Minat Peserta didik 

Dalam Meningkatkan Hasil Belajar Bahasa Arab. Artikel ini berasal dari sebuah 

penelitian yang mengambil lokasi di SMA Islam Al-Azhar 4 Kemang Pratama 

Bekasi, Jawa Barat. Penelitian ini menggunakan teknik kuasi eksperimen dengan 

                                                 
21Sri Yuniati, “Bermain Peran: Sebuah Metode untuk Meningkatkan Keterampilan Bahasa 

Ekspresif Anak”, Jurnal Obsesi : Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini 5, no. 1 (2020), h.61-67. 

22Puji Lestari, “Penerapan Metode Bermain Peran (Role Playing) Dalam Meningkatkan 

Keterampilan Berbicara Pada Mata Pelajaran Bahasa Inggris Peserta didik Kelas XII TKJ 2 SMK 

Negeri 2 Selong Tahun Pelajaran 2018/2019”. h. 96-97. 
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teknik analisis ANOVA dua jalur.  Minat belajar yang dimaksudkan dalam 

penelitian tersebut adalah preferensi pribadi berkaitan dengan pembelajaran, 

merupakan keadaan psikologis yang positif terjadi selama interaksi seseorang 

dengan keadaan yang menimbulkan motif belajar yang lebih lanjut. Skor hasil 

belajar bahasa Arab peserta didik yang memiliki minat tinggi mempunyai mean 

75,00 dengan sd 12,158. Sedangkan skol hasil belajar bahasa Arab peserta didik 

dengan minat rendah mempunyai mean 73.25 dengan sd 9, 865. Data tersebut 

menggiring pada kesimpulan bahwa skor belajar bahasa Arab peserta didik 

dengan minat tinggi, lebih besar daripada skol belajar bahasa Arab peserta didik 

dengan minat rendah.
23

 

Artikel keempat masih pada pembahasan Minat Belajar, adalah karya dari 

Siti Nurhasanah dalam Jurnal Pendidikan Manajemen Perkantoran dengan judul; 

Minat Belajar Sebagai Determinan Hasil belajar. Penelitian ini menggunakan 

pendekatan Kuantitatif dengan metode survey. Analisis statistik yang digunakan 

adalah analisis regresi. Dalam artikel tersebut dijelaskan bahwa minat belajar 

dapat diukur melalui 4 indikator, yaitu 1) ketertarikan untuk belajar, 2) perhatian 

dalam belajar, 3) motivasi belajar, dan 4) pengetahuan. Kesimpulan dari 

penelitian ini berdasarkan pada persamaan linear sederhana yang menunjukkan 

hasil positif. Hal ini menunjukkan bahwa, semakin tinggi minat belajar peserta 

didik, makan semakin tinggi pula hasil belajar peserta didik. Nilai keofisien 

determinasi dalam penelitian ini menunjukkan 21, 77% untuk minat belajar, 

sisanya 78,23 % dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak diteliti dalam penelitian 

tersebut.
24

 

                                                 
23Muslim Iqbal Ramadhoni, “Metode Mengajar dan Minat Peserta didik Dalam 

Meningkatkan Hasil Belajar Bahasa Arab”, Jurnal Penelitian dan Penilaian Pendidikan 1, no. 2, 

(2016), h. 213-218. 

24Siti Nurhasanah, “Minat Belajar Sebagai Determinan Hasil Belajar Peserta didik”, Jurnal 

Pendidikan Manajemen Perkantoran 1, no. 1 (Agustus 2016): h. 128-132. 
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Berikutnya kelima, untuk membahas variabel terikat dalam penelitian ini, 

yaitu Keterampilan Berbicara, peneliti mengemukakan hasil baca dari artikel 

karya Nurul Daroeni, dalam Jurnal Al-Ma’rifah: Jurnal Budaya, Bahasa, dan 

Sastra Arab dengan judul; Metode Pembelajaran Keterampilan Berbicara Bahasa 

Arab di MAN 1 Metro, Lampung. Metode yang digunakan dalam penelitian 

tersebut adalah deskriptif kualitatif dengan objek penelitian Madrasah Aliyah 

Negeri (MAN) 1 Metro, Lampung. Dalam pendahuluannya, Daroeni mengutip 

Mori, menuliskan bahwa problematika pembelajaran keterampilan berbicara 

bahasa Arab teridentifikasi dari minimnya penguasaan kosakata, penguasaan 

terhadapa kaidah yang dirasa sulit, dan penguasaan tata bunyi yang masih belum 

maksimal. Lalu mengutip Hasyim, faktor penghambat keterampilan berbicara 

bahasa Arab adalah kurangnya minat dan bakat peserta didik, kurangnya 

penguasaan kosakata dan interaksi dengan menggunakan bahasa Arab, serta 

lemahnya dukungan dari faktor lingkungan.
25

 

Terakhir yang keenam, artikel oleh Darwati Nalole dalam Jurnal Al-

Minhaj: Jurnal Pendidikan Islam dengan judul; Meningkatkan Keterampilan 

Berbicara (Maharah al-Kalam) Melalui Metode Muhadatsah dalam Pembelajaran 

Bahasa Arab. Penelitian Tindakan Kelas ini berlangsung di MTs Negeri 2 

Kabupaten Gorontalo. Dalam artikel ini dikatakan bahwa keterampilan berbicara 

adalah suatu kegiatan interaktif untuk memetik serta memahami arti yang 

terkandung di dalam bahan tulis. Berdasarkan aspek-aspek maharah al-kalam 

(keterampilan berbicara), maka metode yang tepat untuk diterapkan dalam 

                                                 
25Nurul Daroeni,” Metode Pembelajaran Keterampilan Berbicara Bahasa Arab di MAN 1 

Metro, Lampung. Metode yang digunakan dalam penelitian tersebut adalah deskriptif kualitatif 

dengan objek penelitian Madrasah Aliyah Negeri (MAN) 1 Metro, Lampung”, Al-Ma’rifah: Jurnal 

Budaya, Bahasa, dan Sastra Arab 17, no.2 (2020). h. 127-138 
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pembelajaran adalah metode yang dapat menstimulasi peserta didik untuk 

berbicara dengan menggunakan bahasa Arab.
26

  

F. Tujuan dan Kegunaan 

Tujuan penelitian berkaitan erat dengan rumusan masalah yang ditetapkan 

dan jawabannya terletak pada kesimpulan penelitian. Tujuan penelitian 

dituangkan dalam bentuk pernyataan yang biasanya diawali dengan kata ingin 

mengetahui. Beberapa sifat yang harus dipenuhi sehingga tujuan penelitian 

dikatakan baik yaitu: spesifik, terbatas, dapat diukur, dan dapat diperiksa dengan 

melihat hasil penelitian.
27

 

Kegunaan penelitian adalah memberikan penjelasan dan jawaban terhadap 

permasalahan serta memberikan alternatif bagi kemungkinan yang dapat 

digunakan untuk pemecahan masalah. Pemecahan dan jawaban terhadap 

permasalahan itu dapat bersifat abstrak dan umum sebagaimana halnya dalam 

penelitian dasar dan dapat spesifik seperti biasanyan ditemui pada penelitian 

terapan.
28

 

1. Tujuan Penelitian 

Secara umum, tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah untuk 

mengetahui  pengaruh penggunaan model pembelajaran bermain peran dan minat 

belajar terhadapa keterampilan berbicara bahasa Arab peserta didik kelas XI 

MAN 2 Bulukumba. 

Secara lebih khusus, penelitian ini bertujuan untuk; 

                                                 
26Darwati Nalole, “Meningkatkan Keterampilan Berbicara (Maharah al-Kalam) Melalui 

Metode Muhadatsah dalam Pembelajaran Bahasa Arab”, Al-Minhaj: Jurnal Pendidikan Islam 1, 

no. 1 (2018), h. 131. 

27Sandu Siyoto dan Ali Sodik, Dasar Metodologi Penelitian (Yogyakarta: LiterasiMedia 

Publishing, 2015) , h. 7. 

28Sandu Siyoto dan Ali Sodik, Dasar Metodologi Penelitian, h. 9. 
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a. Mengetahui perbedaan antara keterampilan berbicara bahasa Arab 

peserta didik kelas XI MAN 2 Bulukumba yang belajar dengan model 

pembelajaran bermain peran dengan yang belajar tanpa model 

pembelajaran bermain peran. 

b. Mengetahui pengaruh penggunaan model pembelajaran bermain peran 

dan minat belajar secara bersama-sama terhadap keterampilan berbicara 

bahasa Arab peserta didik kelas XI MAN 2 Bulukumba. 

c. Mengetahui perbedaan keterampilan berbicara bahasa Arab peserta 

didik kelas XI MAN 2 Bulukumba yang belajar dengan model 

pembelajaran bermain peran dan yang belajar tanpa model 

pembelajaran bermain peran pada kelompok peserta didik dengan minat 

belajar tinggi. 

d. Mengetahui perbedaan keterampilan berbicara bahasa Arab peserta 

didik kelas XI MAN 2 Bulukumba yang belajar dengan model 

pembelajaran bermain peran dan yang belajar tanpa model 

pembelajaran bermain peran pada kelompok peserta didik dengan minat 

belajar rendah.  

2. Kegunaan Penelitian 

a. Teoritis 

1) Pengembangan khazanah pengetahuan dalam bidang pendidikan 

khususnya tentang pelaksanaan pembelajaran bahasa Arab di MAN 2 

Bulukumba 

2) Sebagai bahan masukan dan tambahan informasi bagi peneliti selanjutnya 

yang relevan dengan penelitian ini. 

3) Sebagai bahan masukan bagi peneliti sendiri dalam rangka menambah 

ilmu pengetahuan tentang pembelajaran bahasa Arab. 
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b. Praktis 

1) Pendidik : Sebagai bahan masukan kepada pendidik dalam 

menyelenggarakan dan meningkatkan efektivitas kerja serta peranannya 

dalam pelaksanaan pembelajaran bahasa Arab di MAN 2 Bulukumba. 

2) Sekolah : Sebagai bahan masukan bagi sekolah dalam pelaksanaan 

pembelajaran bahasa Arab di MAN 2 Bulukumba 

3) Peserta didik : Sebagai alternatif lain dalam proses pembelajaran yang 

dapat membangkitkan minat belajar.. Khususnya dalam mata pelajaran 

bahasa Arab.  
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BAB II 

TINJAUAN TEORITIS 

 

A. Teori Belajar Sosial 

Beberapa teori dikumpulkan untuk mendukung penelitian ini. Teori-teori 

tersebut adalah: Social learning theory, dan CTL. Para pemuka teori belajar 

sosial, atau social learning theory mengamati bahwa kompleksitas dari perilaku 

manusia tidak dapat dengan mudahnya dijelaskan melalui teori behavioristik 

tradisional. Albert Bandura mendapati bahwa manusia belajar sangat banyak dari 

mengamati orang lain dan memperhatikan hadiah serta hukuman yang orang lain 

terima. Para pemuka teori belajar sosial tidak menafikan adanya pengaruh dari 

faktor hadiah dan hukuman, sesuatu yang sangat penting dalam teori belajar 

behaviorsitik, namun mereka menambahkan bahwa hal itu dapat dilalui lewat 

pengamatan dan tidak menuntut adanya kontak langsung perorangan 

sebagaimana yang ditekankan oleh beberapa pemuka teori behaviorstik. Sebagai 

tambahan, belajar melalui pengamatan membutuhkan fungsi kognitif.
 
 

Teori belajar sosial, atau Social Learning Theory dipelopori oleh Dollard 

dan Miller lalu disempurnakan oleh Albert Bandura.
29

 Dollard dan Miller 

menitikberatkan fokus teori belajar sosial pada teori belajar Hullian, lalu Albert 

Bandura menggeser fokus itu dari perspektif behavioristik tradisional dan 

meneguhkan teori belajar sosial sebagai teori yang terpisah. Albert Bandura juga 

mengakui adanya fungsi kognisi dalam proses belajar. Dengan mengakui adanya 

fakor eksternal dari proses belajar yaitu hadiah dan hukuman, juga adanya faktor 

                                                 
29Albert Bandura, Social Learning Theory,  (Englewood Cliffs N.J: Prentice Hall; 1977), 

h.1. 
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internal yaitu fungsi kognitif yang membuat manusia sangat kompleks, Albert 

Bandura menyajikan teori belajari dari kepribadian yang lebih utuh dan sangat 

berpengaruh.
 30

 

Prinsip dari teori belajar sosial diasumsikan beroperasi dengan cara yang 

sama sepanjang hayat. Belajar dengan mengamati dapat dilakukan pada fase 

umur berapapun. Teori belajar sosial menjelaskan bahwa manusia dapat belajar 

melalui beberapa cara atau jalur yaitu; pengamatan, meniru, dan peragaan. 

Berdasarkan prinsip umum tersebut belajar dapat saja terjadi tanpa perubahan 

perilaku. Dengan kata lain teori belajar sosial menekankan bahwa peserta didik 

dapat belajar melalui pengamatan terhadap suatu peragaan yang meniru suatu 

fenomena.
31

 

Determinisme timbal balik, atau Reciprocal Detereminism, adalah salah 

satu konsep yang diperkenalkan oleh Albert Bandura dalam usahanya untuk 

memperkaya teori belajar sosial. Konsep determinisme timbal balik menekankan 

bahwa tingkah laku (behavior), faktor personal, dan faktor lingkungan semuanya 

adalah setara, determinan yang saling mempengaruhi satu sama lain. 

Dalam pandangan Albert Bandura, setiap orang adalah agen perubahan. 

Setiap orang dengan tingkah lakunya, secara penuh berpartisipasi pada alam 

sekitar, dan mempengaruhi kemungkinan-kemugkinan pada lingkungannya. 

Setiap interaksi ini dapat dipandang lewat tiga cara. Cara pertama adalah dengan 

menganggap tingkah laku sebagai fungsi  dari peserta didik dan lingkungannya. 

Cara kedua adalah dengan menganggap disposisi personal dan lingkungan saling 

berinteraksi, dan hasilnya dari interaksi tersebut adalah tingkah laku. Cara ketiga 

                                                 
30Mark Kelland, Personality Theory in a Cultural Context, (Online: OpenSax-CNX, 2015), 

h. 389-391. 

31Razieh Tadayon Nabavi, Bandura’s Social Learning Theory & Social Cognitive Learning 

Theory, (Online: Researchgate.net, 2011-2012), h. 5-6. 
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adalah determinisma timbal balik. Setiap faktor dipandang saling berinteraksi, 

dan saling mempengaruhi satu sama lain.
32 

Teori belajar sosial, secara umum juga sering disebut sebagai observational 

learning atau pembelajaran melalui pengamatan. Dalam salah satu penelitiannya, 

Albet Bandura dan para teman penelitinya, mendapatkan bukti bahwa orang tua 

yang agresif sebagai model yang diamati anak, membuat para anak sebagai 

pengamat juga menumbuhkan tingkah laku agresif. 

Ketika seseorang menampakkan tingkah laku yang sama dengan orang lain, 

ada beberapa sudut pandang yang dipakai untuk menjelaskan fenomena ini. Ada 

dari para ahli yang mengatakan hal ini lahir dari peniruan yangsederhana, namun 

ada juga yang mengatakan ini lahir dari proses identifikasi.  

Proses pembelajaran manusia akan menjadi hal yang sangat melelahkan, 

bahkan berbahaya jika manusia hanya menggantungkan pengetahuannya pada 

efek dari aksinya sendiri dan informasi apa yang dia dapatkan. Namun 

untungnya, sebagian besar tingkah laku dapat dipelajari secara pengamatan 

melalui peragaan. Dengan mengamati cara manusia lain membentuk suatu ide 

dalam menunjukkan sebuah tingkah laku, kita akan menyerap informasi ini 

sebagai panduan terhadap aksi berikutnya.
33 

Pengaturan diri atau self regulation dan penguatan diri atau self-efficacy 

adalah dua elemen dalam teori belajar sosial milik Albert Bandura yang sangat 

bargantung pada proses kognitif. Konsep pengaturan diri mewakili keterampilan 

individu untuk mengendalikan tingkah lakunya melalui proses pemberian hadiah 

dan hukuman (rewards and punishments) yang berlangsung secara internal. 

Sedangkan pada kasus penguatan diri, konsep ini mewakili rasa percaya 

                                                 
32Mark Kelland, Personality Theory in a Cultural Context, h. 391. 

33Mark Kelland, Personality Theory in a Cultural Context, h. 392- 394. 
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seseorang pada keterampilannya untuk mencapai suatu tujuan yang diinginkan 

sebagai hasil dari perbuatannya sendiri. Albert Bandura tidak pernah menolak 

adanya pengaruh dari pemberian hadiah dan hukuman secara eksternal, namun 

dia mengajukan untuk menambahkan konsep pemberian hadiah dan hukuman 

secara internal pula. Pemberian hadiah pada diri, dan penghukuman pada diri, 

memperluas potensi dari pembelajaran. Dalam kata-kata Albert Bandura sendiri; 

... Theories that explain human behavior as solely the product of 

external rewards and punishments present a truncated image of people 

because they possess self-reactive capacities that enable them to 

exercise some control over their own feelings, thoughts, and actions. 

Behavior is therefore regulated by the interplay of self-generated and 

external sources of influence.
34

 

Teori yang menjelaskan tingkah laku manusia hanya sebagai produk dari 

hadiah dan hukuman dari luar, menghadirkan gambar manusia yang tak utuh 

karena mereka memiliki kapasitas untuk bereaksi sendiri yang memampukan 

mereka memperagakan semacam pengendalian terhadap perasaan, pemikiran, dan 

perbuatan mereka sendiri. Tingkah laku mansuia dengan demikian, adalah 

sesuatu yang diatur oleh keadaan saling mempengaruhi antara pengaruh yang 

lahir dari dalam diri manusia dan pengaruh yang bersumber dari luar atau 

lingkungan.  

Self-regulation adalah istilah umum yang mengandung makna kedua hal, 

yaitu pemberian hadiah pada diri, dan pemberian hukuman pada diri. Pemberian 

hadiah pada diri, berperan sebagian besar melalui efek motivasionalnya.  

Self-efficacy merujuk pada rasa percaya seseorang pada keterampilannya 

untuk mengorganisasi dan mengeksekusi serangkaian tindakan yang dibutuhkan 

untuk menghasilkan pencapaian yang telah ditentukan. Dalam setiap situasi, 

seseorang memiliki rasa percaya pada keterampilannya untuk mempengaruhi 

                                                 
34Albert Bandura, Social Learning Theory, h. 129 



24 

 

situasi. Namun rasa percaya ini, pada beberapa kesempatan seringkali 

bersebrangan dengan ekspektasi realistis bahwa perubahan itu dapat terjadi. 

Setiap sisi bisa saja memiliki aspek positif, dan aspek negatif. Anak kecil 

memiliki pemahaman yang sangat sedikit terkait apa yang mampu dia lakukan 

dan apa yang tidak mampu dia lakukan. Pengembangan self-efficacy yang 

realsitis, sangat penting dalam tahap ini. Dalam kata-kata Albert Bandura 

sendiri: 

...Very young children lack knowledge of their own capabilities and the 

demands and potential hazards of different courses of action. They 

would repeatedly get themselves into dangerous predicaments were it 

not for the guidance of others. They can climb to high places, wander 

into rivers or deep pools, and wield sharp knives before they develop 

the necessary skills for managing such situations safely...Adult 

watchfulness and guidance see young children through this early 

formative period until they gain sufficient knowledge of what they can 

do and what different situations require in the way of skills.
35

 

Anak kecil bisa saja membawa diri pada banyak kejadian berbahaya jika 

dibiarkan tanpa panduan orang lain. Mereka bisa memanjat tempat yang 

tinggi, tersesat ke sungai dan kolam yang dalam, dan mengayunkan pisau 

tajam sebelum mereka mampu mengembangkan keterampilan yang 

dibutuhkan untuk melalui situasi tersebut dengan aman. Kewaspadaan dan 

tuntunan orang dewasa mengawasi anak kecil melalui masa awal ini, hingga 

mereka memperoleh pengetahuan yang cukup tentang apa yang dapat mereka 

lakukan dan keterampilan apa yang dituntut dalam setiap situasi berbeda.
36

 

Teori ini turut menjadi dasar dalam model pembelajaran Bermain Peran.  

1) Model Pembelajaran Bermain Peran 

                                                 
35Albert Bandura. Social Foundations of Thought and Action : A Social Cognitive 

Theory  (Englewood Cliffs NJ: Prentice Hall; 1986), h. 414 

36Mark Kelland, Personality Theory in a Cultural Context,  h. 400 
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Sebuah peran, adalah urutan terpola dari perasaan, kata-kata, dan tindakan, 

namun pola ini mungkin tampak tidak jelas dalam kompleksitas situasi 

kehidupan.  Proses mendapatkan informasi tentang efek dari perilaku peran 

seseorang disebut umpan balik.  Contoh perilaku peran dan umpan balik yang 

diberikan di atas jauh lebih disederhanakan daripada biasanya dalam kehidupan 

sehari-hari, di mana kontrol yang lebih sedikit pada situasi sosial dan 

kompleksitas interaksi yang lebih besar biasanya mencegah definisi pola perilaku 

yang jelas seperti itu.  Semakin sedikit standar formal perilaku dan situasi yang 

kurang terstruktur, semakin besar variasi perilaku yang akan terjadi dan semakin 

informal dan samar proses umpan balik.  Namun, meskipun sering kali kurang 

jelas, kehidupan sehari-hari memang melibatkan prinsip dan urutan yang sama 

seperti contoh sederhana yang telah kita bahas: memahami dan menafsirkan 

tindakan orang lain;  bertindak atas interpretasi;  mendapatkan umpan balik 

tentang kelayakan perilaku ini;  dan membuat koreksi perilaku lebih lanjut. 

Salah satu cara untuk mengembangkan pemahaman tentang diri sendiri dan 

orang lain adalah melalui diskusi terbuka dan publik tentang aturan perilaku dan 

pelanggarannya.  Melalui diskusi seperti itu, anak-anak dan orang dewasa dapat 

belajar tentang standar pribadi dan sosial atau harapan perilaku;  mereka dapat 

menyelidiki motivasi perilaku, mengapa orang-orang tertentu berperilaku seperti 

yang mereka lakukan.  Keterampilan untuk memahami atau menghargai perasaan 

orang lain dapat diperoleh juga dengan meniru perilaku mereka dan memeriksa 

bagaimana perasaan seseorang ketika memerankan peran orang lain.  Anak-anak 

sering meniru perilaku teman sebaya dan orang tuanya;  mereka sering 

mengadopsi cara yang tampaknya berhasil di mana model mereka telah 

beradaptasi dengan dunia.  Yang perlu ditambahkan pada proses peniruan alami 

ini, adalah kesadaran sadar bahwa hal itu sedang dilakukan dan waktu, tenaga, 

dan keterampilan untuk mendiskusikan implikasinya.  Keterampilan meniru dan 

dramatis alami anak-anak dapat diterjemahkan ke dalam pengalaman pendidikan 

yang sistematis dan bermanfaat jika kesadaran dan diskusi semacam itu tersedia 
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bagi mereka.
37

 Dengan menempatkan diri dalam peran orang lain, peserta didik 

dapat mengidentifikasi dengan dunia nyata dan imajinasi orang lain.
38

 Dari 

pembahasan sebelumnya, muncullah istilah bermain peran. 

Model pembelajaran bermain peran merupakan salah satu percabangan 

dari model pembelajaran sosial. Adapun model pembelajaran bermain peran 

adalah model pembelajaran yang dipelopori oleh George Shaftel. Pertama, model 

ini dibuat berdasarkan asumsi bahwa sangatlah mungkin menciptakan analogi 

otentik ke dalam suatu situasi permasalahan kehidupan nyata. Kedua, model ini 

dibuat berdasarkan asumsi bahwa bermain peran dapat mendorong peserta didik 

untuk mengekspresikan perasaannya dan bahkan melepaskan. Ketiga, model ini 

dibuat berdasarkan asumsi bahwa proses psikologis melibatkan sikap, nilai, dan 

keyakinan kita serta mengarahkan pada kesadaran melalui keterlibatan spontan 

yang disertai analisis. Dengan kata lain, diharapkan melalui proses pembelajaran 

dengan model Bermain Peran ini, para peserta didik akan mendapatkan sebuah 

kesadaran baru yang disertai pengetahuan dan pemahaman yang lebih utuh setelah 

memainkan sebuah peran selama proses pembelajaran. 

Prosedur Bermain Peran terdiri atas sembilan langkah, yaitu: Pertama 

Pemanasan (warming up). Pada tahap ini guru mulai menerangkan tema yang 

akan digunakan dalam pembelajaran, lalu menjelaskan tentang model bermain 

peran yang akan dilaksanakan. Setelah setiap peserta didik dirasa paham dengan 

maksud yang disampaikan, guru melanjutkan ke tahap selanjutnya.  

Kedua, memilih partisipan. Partisipan adalah peserta didik yang akan 

melaksanakan permainan peran atau drama singkat sesuai tema yang telah 

ditentukan. Awalnya guru menanyakan pada kelas siapa yang ingin menjadi 

                                                 
37Mark Chesler dan Robert Fox, Role-Playing Methods in the Classroom (Chicago: Science 

Research Associates, 1966), h. 8-9  

38Mark Chesler dan Robert Fox, Role-Playing Methods in the Classroom, h. 13. 
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partisipan untuk mengundang antusiasme peserta didik. Setelah beberapa peserta 

didik mengacungkan tangannya, partisipan dipilih secara acak oleh guru. 

Ketiga, menyiapkan pengamat. Pengawat adalah para peserta didik yang 

tidak menjadi partisipan. Guru menyiapkan para pengawat dengan menjelaskan 

apa saja yang harus mereka perhatikan dan meminta para pengamat untuk tetap 

tenang selama partisipan memainkan perannya di depan kelas. 

Keempat, menata panggung. Dengan bantuan peserta didik, guru 

menyiapkan panggung secara sederhana dengan menggeser beberapa kursi dan 

meja ke depan kelas, sesuai dengan yang akan partisipan gunakan selama drama 

singkat berlangsung. 

Kelima, memainkan peran. Guru mempersilahkan para peserta didik yang 

menjadi partisipan untuk maju ke depan kelas dan melakukan permainan peran 

berdasarkan skenario yang telah disiapkan bersama oleh guru dan partisipan. 

Setelah permainan peran selesai, guru meminta kelas untuk bertepuk tangan 

sebagai apresiasi pada peserta didik yang menjadi partisipan. Para partisipan 

diminta kembali ke tempat duduk masing-masing, Panggung sederhana belum 

dibongkar untuk permaianan ulang. 

Keenam, diskusi dan evaluasi. Guru mulai mengajak kelas untuk 

mendiskusikan hal-hal apa saja yang menjadi pengamatan mereka dalam 

penampilan singkat tadi. Lalu guru menanyakan apa-apa saja yang dapat 

diperbaiki dalam permainan peran yang tadi dilakukan. Baik berupa tata bahasa 

yang keliru, atau kalimat yang kurang pas dengan situasi dan lain sebagainya. 

Ketujuh, memainkan peran ulang. Guru memanggil partisipan berbeda yang 

juga telah ditunjuk sebelumnya, lalu memintam mereka melakukan permainan 

peran kembali berdasarkan skenario yang telah diperbaiki dalam tahap diskusi dan 
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evaluasi. Setelah permainan peran ulang selesai, guru meminta kelas untuk 

bertepuk tangan sebagai apresiasi pada peserta didik yang menjadi partisipan. Para 

partisipan diminta kembali ke tempat duduk masing-masing, panggung sederhana 

dibongkar dan kelas dikembalikan dalam bentuk semula. 

Kedelapan, diskusi dan evaluasi kedua. Guru kembali mengajak para peserta 

didik berdiskusi dan mengevaluasi penampilan yang kedua. Kelas kembali riuh 

karena beberapa peserta didik tidak sabar untuk menyampaikan pendapatnya. 

Guru berusaha menenangkan kelas dan memberikan kesempatan untuk tiga 

peserta didik menyampaikan pendapatnya. 

Kesembilan, berbagi pengalaman dan kesimpulan. Setelah diskusi dan 

evaluasi dirasa cukup, guru meminta para peserta didik mengeluarkan alat tulis. 

Guru lalu meminta para peserta didiki menuliskan pengalaman dan kesimpulan 

mereka terkait pembelajaran yang telah berlangsung. Setelah selesai, guru 

meminta setiap tulisan itu dikumpulkan sebagai masukan untuk pembelalajaran di 

pertemuan selanjutnya.
39

 

Berangkat dari teori belajar sosial yang telah disebutkan sebelumnya, 

bermain peran dipandang sebagai model pembelajaran yang cocok untuk 

mengaplikasikan teori belajar sosial ke dalam pemecahalan masalah yang ada 

dalam penelitian ini. Melalui model pembelajaran bermain peran, ketiga aspek 

terpenting dalam teori belajar sosial, yaitu pengamatan, peniruan dan peragaan 

dapat dipraktikkan. 

Menurut Johnson (2012), pendekatan contextual teaching and learning 

(CTL) adalah pendekatan yang membantu peserta didik memahami apa yang 

mereka pelajari dengan cara menghubungkan pelajaran tersebut dengan konteks 

                                                 
39Hamzah B. Uno, Model Pembelajaran; Menciptakan Proses Belajar Mengajar yang 

Kreatif dan Efektif, (Cet. XI; Jakarta: Bumi Aksara, 2016).h. 25-26. 
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hidup mereka. Pendekatan CTL menekankan pada ketertarikan dan pengalaman 

peserta didik sehingga peserta didik dapat dengan mudah memahami materi. 

Lebih jauh lagi, Sears (2003) juga mendefinisikan  pendekatan CTL sebagai 

pendekatan yang mendorong peserta didik untuk mengambil bagian dalam 

pembelajaran mereka, dan menyediakan kerangka kongkrit untuk 

mengombinasikan pola antara teori dan praktek. Sears juga menekankan bahwa 

pendekatan CTL menghasilkan proses pembelajaran yang memiliki tujuan untuk 

mendukung peserta didik dalam memahami materi pendidikan yang mereka 

pelajari dengan menghubungkan subjek akademik dengan situasi kehidupan 

mereka. 

Dalam kaitannya dengan CTL, Crawford (2011)  memperkenalkan 

strategi REACT: Pertama, Relating strategy atau strategi menghubungkan. 

Peserta didik diberikan rangsangan dengan menghubungkan materi pelajaran 

dengan pengalaman mereka sebelum belajar. 

Kedua, Experiencing strategy atau strategi mengalami. Yaitu pembawaan 

materi ke hadapan kelas dalam usaha untuk memberikan pengalaman sentuhan 

langsung dengan peserta didik. Strategi ini membantu peserta didik yang tidak 

memiliki pengalaman yang relevan untuk mengeksplorasi dan memahami subjek 

materi yang akan diajarkan 

Ketiga, Applying strategy atau strategi mengaplikasikan. Adalah tahap di 

mana peserta didik menciptakan latihan yang relevan, dan membiarkan peserta 

didik untuk belajar dengan cara mengaplikasikan konsep yang telah dipelajari 

dalam aksi langsung 

Keempat, Cooperating strategy atau strategi bekerja-sama. Tahap yang 

mendorong peserta didik untuk belajar bersama dengan berbagi pendapat, 
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memberikan respon dan melangsungkan komunikasi yang baik dengan sesama 

peserta didik, sehingga mereka dapat belajar dari satu sama lain. 

Kelima, Transferring strategy  atau strategi mentransfer. Inilah tahap 

akhir di mana akhirnya peserta didik dapat mentransfet pengetahuannya terhadap 

pelajaran dari dunia konsep ke dunia nyata. Contohnya dalam membuat sebuah 

tulisan.
40

 Dalam kaitannya dengan penelitian ini, teori CTL sangat mendukung 

model pembelajaran Bermain Peran. Kemudian berikutnya, akan dibahas teori 

Minat. 

2) Minat Belajar 

Defenisi minat menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) 

sebagaimana dikutip dalam buku Pengembangan Bakat dan Minat Peserta didik 

SMK (2016), adalah “Kecendrungan hati yang tinggi  terhadap sesuatu gairah 

atau keinginan. Dalam kamus psikologi J.P Chaplin menjelaskan bahawa minat 

adalah suatu sikap yang berlangsung terus menerus yang mampu membuat pola 

perhatian seseorang sehingga dirinya menjadi selektif terhadap objek minatnya. 

Perasaan yang menyatakan bahwa satu aktifitas pekerjaan atau objek itu 

berharga atau berarti bagi individu. Satu keadaan motivasi yang menuntun 

tingkah laku menuju arah sasaran tertentu. 

Menurut Hidi, sebagaimana dikutip oleh Siti Nurhasanah, minat 

memberikan pengaruh positif terhadap pembelajaran akademik, domain 

pengetahuan dan bidang studi tertentu bagi peserta didik. Hidi dan Rennigen 

meyakini bahwa minat mempengaruhi tiga aspek penting dalam pengetahuan 

seseorang, yaitu perhatian, tujuan dan tingkat pembelajaran. Berbeda dengan 

                                                 
40Abu Nawas, “Contextual Teaching and Learning (CTL) Approach Through React 

Strategies on Improving The Students’ Crtitical Thinking in Writing”, International Journal of 

Management and Applied Science 4, no. 7 (2018): h. 47. 



31 

 

motivasi sebagai faktor pendorong meningkatnya pengetahuan, minat juga 

menjadi faktor pendorong berubahnya sikap.
41

 

Perhatian peserta didik, dalam arti kewaspadaan untuk menerima 

rangsangan, diperoleh dengan memperkenalkan perubahan rangsangan yang 

cepat.  Instruktur dapat melakukan ini dengan memberi isyarat, atau dengan tiba-

tiba mengubah kenyaringan pidato mereka.  Kewaspadaan juga dapat dirangsang 

oleh rangsangan visual atau auditori yang berkaitan dengan isi pelajaran yang 

akan diajarkan.  Misalnya, pelajaran sains tentang oksidasi logam mungkin 

dimulai dengan instruktur menyalakan strip magnesium.  Pelajaran dalam 

pembelajaran bahasa asing mungkin dimulai dengan pertanyaan yang dinyatakan 

dengan tajam dalam bahasa itu, yang terutama memiliki fungsi untuk 

mengarahkan perhatian.  Jelas bahwa tidak ada keuntungan khusus dari upaya 

untuk membuat stimulus yang menarik perhatian berbeda untuk berbagai jenis 

hasil belajar.  Dalam kasus peristiwa instruksional awal ini, stimulus perubahan 

apa pun yang dipilih kemungkinan akan bekerja dengan baik untuk keterampilan 

intelektual, informasi verbal, atau hasil lainnya. Mencocokkan stimulus dengan 

konten yang akan dipelajari, bagaimanapun, memiliki beberapa keuntungan kecil 

dalam mencapai koherensi pelajaran. Pelajaran tentang keselamatan berkendara, 

misalnya, mungkin dimulai dengan adegan kecelakaan yang mengejutkan.
42

 

Slameto menambahkan bahwa minat terhadap sesuatu adalah hal yang 

dipelajari dan akan mempengaruhi belajar selanjutnya serta mempengaruhi 

minat-minat baru. Minat juga merupakan suatu pemusatan perhatian yang tidak 

disengaja terlahir dengan penuh kemauannya dan tergantung dari bakat dan 

                                                 
41Siti Nurhasanah, “Minat Belajar Sebagai Determinan Hasil Belajar Peserta didik”, Jurnal 

Pendidikan Manajemen Perkantoran 1, No. 1 (Agustus 2016): h. 130.   

42Robert M. Gagne, The Conditions of Learning and Theory of Instruction (Florida : The 

Dryden Press, 1977), h. 246. 



32 

 

lingkungan. Minat belajar dapat diukur melalui 4 indikator sebagaimana yang 

disebutkan oleh Slameto. Yaitu melalui (1) Ketertarikan untuk belajar, (2) 

perhatian dalam belajar, (3) motivasi belajar, dan (4) pengetahuan.
 43

 

Minat diartikan sebagai kecenderungan yang menetap, untuk merasa 

tertarik pada bidang studi atau pokok bahasan tertentu dan merasa senang 

mempelajari materi itu. Peserta didik yang berperasaan senang akan mudah 

berkonsentrasi dalam belajar. Pada dasarnya konsentrasi merupakan akibat dari 

perhatian yang sifatnya spontan dan ditimbulkan oleh minat terhadap suatu hal. 

Jika peserta didik berminat terhadap suatu pelajaran tertentu, maka ia akan 

berkonsentrasi terhadap pelajaran itu. Peserta didik tidak akan bosan menekuni 

sesuatu apabila ia memang berminat terhadapnya.
44

 

 Menurut Elizabeth Hurlock, ada tujuh hal yang dapat mendefenisikan 

minat belajar; 1) Minat tumbuh bersamaan dengan perkembangan fisik dan 

mental; 2) minat tergantung pada kegiatan belajar; 3) Perkembangan minat 

mungkin terbatas; 4) minat tergantung pada kesempatan belajar; 5) minat 

dipengaruhi oleh budaya; 6) minat berbobot emosional; 7) minat berbobot 

egosentris.  

Dari beberapa pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa minat belajar 

adalah aspek psikologis peserta didik yang menunjukkan ketertarikan terhadap 

pembahasan yang berasal dari kemauan dan perhatian terhdapat subjek, materi 

atau kegiatan pembelajaran. Minat belajar ini dapat diukur dari 5 aspek, yaitu: 

(1) perasaan senang; (2) ketertarikan untuk belajar; (3) perhatian dalam belajar; 

                                                 
43Direktorat Pembinaan SMK, Pengembangan Bakat dan Minat; Peserta didik SMK, h. 12-

13. 

44Jatmiko, “Eksperimen Model Pembelajaran Think-Pairshare Dengan Modul (Tps-M) 

Terhadap Prestasi Belajar Matematika Ditinjau Dari Minat Belajar”, Jurnal Ilmiah Pendidikan 

Matematika 3, No. 2, (Februari 2015), h. 420. 
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(4) motivasi belajar; dan (5) pengetahuan. Selanjutnya, akan dibahasa toeri 

terkait keterampilan berbicara bahasa Arab. 

3) Keterampilan Berbicara Bahasa Arab 

Bahasa adalah penggunaan kode yang merupakan gabungan fonem 

sehingga membentuk kata dengan aturan sintaksis untuk membentuk kelimat 

yang memiliki arti.
45

 Sedangkan Bahasa Arab adalah salah satu bahasa Semit 

Tengah, yang termasuk dalam rumpun bahasa Semit dan berkerabat dengan 

bahasa Ibrani dan bahasa Neo-Arami. Bahasa ini adalah bahasa resmi dari 25 

negara, dan merupakan bahasa peribadatan dalam agama Islam karena merupakan 

bahasa yang dipakai al-Quran. Bahasa Arab Modern telah diklasifikasikan 

sebagai satu makrobahasa dengan 27 subbahasa, menurut ISO 639. ISO 639 

sendiri adalah salah satu standar internasional mengenai pengkodean bahasa di 

dunia.
46

 

Dalam pendapat lain mengatakan, bahasa Arab adalah alat komunikasi 

yang digunakan oleh bangsa atau masyarakat Arab dalam mengutarakan ide 

mereka. Bahasa Arab mempunyai bentuk, makna, karakter dan sistem sendiri 

seperti pengucapakan, fonologi, morfologi dan sintaksis. 

Dari dua pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa bahasa Arab 

merupakan bahasa yang dipakai al-Quran, dan adalah salah satu bahasa Semit 

Tengah. Bahasa Arab adalah alat komunikasi yang mempunyai bentuk, makna, 

karakter dan sistem sendiri yang telah diklasifikasikan sebagai satu makrobahasa 

dengan 27 subbahasa.  

                                                 
45Mahmud Ahmad al-Said, Fi Thara’iq Tadris al-Lugah al-Arabiyah (Damaskus: Jaami’ah 

Damaskus, 1973), h. 19.  

46https://id.m.wikipidea.org/wiki/Bahasa_Arab (diakses 10 agustus 2022) 

https://id.m.wikipidea.org/wiki/Bahasa_Arab
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Komponen pembelajaran yaitu tujuan, materi, guru, peserta didik, metode, 

media dan evaluasi. Dalam kesempatan ini hanya akan dibahas tujuan dan 

metode. Pembelajaran bahasa Arab memiliki tujuan yang tidak terlepas dari 

asumsi terhadap bahasa itu sendiri. Jika bahasa dianggap sebagai sistem yang 

berkaitan dengan kaidah-kaidah bahasa, maka yang menjadi tujuan adalah 

membuat peserta didik memahami kaidah-kaidah bahasa Arab dan 

mengaplikasikannya. Sedangkan jika dikaitkan dengan peserta didik sebagai 

objek pendidikan, maka secara umum dapat dibagi menjadi dua, yaitu kelompok 

usia anak-anak dan usia dewasa. Dalam hal ini bisa juga dikaitkan dengan 

tingkatan formal sekolah, yaitu sekolah dasar, sekolah menengah dan tingkat 

perguruan tinggi.
47

 

Penetapan metode pembelajaran bahasa Arab dipengaruhi juga oleh tujuan 

pembelajaran. Sebab tujuan pembelajaran akan berpengaruh terhadap materi 

yang harus diajarkan dan menentukan sistem serta metode yang hendak 

digunakan. Metode dapat mengarahkan keberhasilan belajar anak didik serta 

mendorong kerjasama dalam kegiatan belajar mengajar antara pendidik dengan 

anak didik. Metode juga dapat memberikan inspirasi pada anak didik seiring 

dengan tujuan pendidik.
48

 

Berdasarkan dua bahasan di atas, dapat dipahami bahwa dalam 

pembelajaran bahasa Arab, tujuan dan metode sangatlah penting dan memiliki 

keterkaitan. Tujuan pembelajaran akan ditentukan berdasarkan pada pandangan 

kita terhadap bahasa Arab, lalu pada gilirannya, metode akan dipilih dan 

digunakan berdasarkan tujuan yang telah ditentukan. Pemilihan dan penggunaan 

                                                 
47Ahmad Muradi, Bahasa Arab dan Pembelajarannya Ditinjau dari Berbagai Aspek, 

(Yogyakarta: Pustaka Prisma, 2011), h. 153. 

48Ahmad Muradi, Bahasa Arab dan Pembelajarannya Ditinjau dari Berbagai Aspek, h. 

156-183. 
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metode yang tepat akan sangat membantu pendidik untuk melancarkan 

pembelajarannya, begitu pula, akan membantu peserta didik mencapai hasil 

belajar, juga keterampilan berbahasa yang lebih baik. 

Pembelajaran bahasa Arab adalah pembelajaran yang menekankan pada 

keterampilan berbahasa  yaitu  keterampilan  menyimak,  berbicara,  membaca 

dan  menulis. Keterampilan untuk  memahami  pembicaraan orang  lain disebut 

keterampilan reseptif, selain itu keterampilan ini juga bisa digunakan untuk 

memahami bacaan. Keterampilan produktif yaitu keterampilan menggunakan 

bahasa sebagai alat komunikasi baik secara lisan maupun tulis. Keterampilan 

berbahasa Arab serta sikap positif terhadap bahasa Arab sangat penting bagi 

peserta didik dalam membantu memahami sumber ajaran Islam yaitu al Quran 

dan al-hadits, serta kitab-kitab berbahasa Arab.
49

 

Dengan demikian, ada empat keterampilan yang wajib diasah oleh peserta 

didik agar tujuan pembelajaran bahasa Arab tercapai dengan baik. Yaitu 

keterampilan menyimak, berbicara, membaca dan menulis. Uraiannya adalah 

sebagai berikut. 

 Keterampilan Menyimak 

Keterampilan menyimak atau mendengar, merupakan kumpulan fitur bunyi 

yang terkandung dalam mufrodat. Keterampilan menyimak diarahkan  pada 

keterampilan menyimak dengan tidak melepas konteks.  Menyimak  merupakan  

keterampilan  pertama  yang  dilakukan oleh seseorang dalam belajar berbahasa. 

Menyimak dapat menjadi alat ukur tingkat kesulitan yang dialami oleh seseorang 

yang belajar bahasa, karena dari keterampilan ini maka kita bisa tahu 

pemahaman dialeknya, pola pengucapannya, struktur bahasa dan lain sebagainya. 

                                                 
49Lady Farah Aziza dan Ariadi Muliansyah, “Keterampilan Berbahasa Arab Dengan 

Pendekatan Komprehensif”, El-Tsaqafah: Jurnal Jurusan PBA 19, No. 1 (2020), h. 58. 
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Keterampilan ini merupakan keterampilan dasar yang dibutuhkan oleh pelajar 

bahasa Arab.
50

 

 Keterampilan Berbicara 

Keterampilan berbicara adalah seni berkomunikasi lisan yang dimiliki oleh 

seseorang. Dengan mempunyai keterampilan berbicara ini, pesan yang ingin 

disampaikan secara lisan akan tersampaikan dengan efektif dan efisien yang 

menjadikan komunikasi dengan orang lain menjadi lebih baik.
51

 

 Keterampilan Membaca 

Ditilik dari empat keterampilan dasar berbahasa, salah satu tujuan belajar 

bahasa Arab adalah peserta didik mampu dalam membaca dan memahami teks-

teks Arab. Membaca bukan hanya sekadar kegiatan menyuarakan gabungan huruf 

ataupun kata dengan tepat, melainkan membutuhkan pemahaman dan proses 

analisis dari apa yang dibaca.Dua hal tersebut  teraplikasi dalam pembelajaran 

membaca di sekolah atau instansi pendidikan lainnya. Pembelajaran dilaksanakan 

dengan menekankan keterampilan membaca sebagai aspek dasar, dan memahami 

isi bacaan sebagai aspek lanjutan. Aspek dasar meliputi pengenalan huruf atau 

vokal dan unsur-unsur linguistik; pengenalan hubungan/korespondensi pada pola 

ejaan dan bunyi; serta kecepatan membaca bertaraf lambat. Membaca berkaitan 

dengan keterampilan dasar manusia yaitu berbahasa/berbicara yang keduanya 

sama-sama menghendaki penggunaan bahasa secara lisan dan didukung oleh 

pengucapan yang benar.
52

 

                                                 
50Lady Farah Aziza dan Ariadi Muliansyah, “Keterampilan Berbahasa Arab Dengan 

Pendekatan Komprehensif”, h. 60. 

51IMS Widyantara dan IW Rasna, “Penggunaan Media Youtube Sebelum dan Saat Pandemi 

Covid-19 Dalam Pembelajaran Keterampilan Berbahasa Peserta Didik”, Jurnal Pendidikan dan 

Pembelajaran Bahasa Indonesia 9, No 2, (Oktober 2020), h. 114. 

52Rappe, "Kemahiran Membaca Bahasa Arab Tingkat Mutaqaddimin Serta Metode dan 

Strategi Pembelajarannya", Shaut Al-‘Arabiyah 8, No.  2, (2020), h.131, 133. 
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Keterampilan membaca adalah keterampilan mengenali dan memahami isi 

sesuatu yang tertulis dengan melafalkan atau mencernanya di dalam hati. 

Keterampilan membaca merupakan salah satu keterampilan berbahasa yang perlu 

ditingkatkan dan dikembangkan. Aktifitas membaca pada hakikatnya bukan 

sekadar mengucapkan lambang-lambang bunyi dalam sebuah teks dengan baik, 

tetapi merupakan aktifitas yang kompleks yang melibatkan berbagai aspek 

kecakapan berbahasa lainnya dari seorang pembaca untuk dapat memahami teks 

dengan baik. Untuk mencapai hal tersebut, dalam proses pembelajaran membaca 

para peserta didik perlu dibekali dengan strategi atau teknik membaca yang tepat 

agar dapat memudahkan peserta didik dalam memahami teks.
53

 

 Keterampilan Menulis 

Keterampilan menulis adalah keterampilan untuk mengekspresikan ide, 

perasaan, dan pendapat dalam bentuk tulisan. Menulis merupakan keterampilan 

berbahasa yang bersifat produktif di samping berbicara. Produktif artinya 

melahirkan atau menghasilkan karya tulis maka untuk melakukannya seorang 

peserta didik harus memiliki keterampilan bahasa yang cukup di antaranya, 

memiliki kosa kata yang cukup, memahami tata bahasa, tanda baca, cara 

mengorganisasikan pesan atau pikiran serta memiliki pengetahuan tentang topik 

yang ingin ditulis. Oleh karena itu, keterampilan menulis dianggap keterampilan 

berbahasa yang  paling sulit  dibanding dengan yang lainnya.
54

 

Shalah Abdul Majid al-Araby sebagaimana dikutip oleh Hasyim Haddade, 

menyatakan bahwa bahasa adalah kebiasaan, dan kebiasaan membutuhkan 

pengulangan. Dalam konteks pembelajaran bahasa Arab, pembelajaran untuk 

                                                 
53Marni dan M. Yusuf T, “Penggunaan Metode Talking Stick Untuk Meningkatkan 

Mahârat Al-Kalâm Dalam Mata Pelajaran Bahasa Arab”,  Jurnal Auladuna 2, No. 1, ( juni 2015), 

h. 91. 

54Saepudin, Pembelajaran Keterampilan Berbahasa Arab Teori dan Aplikasi, (Yogyakarta: 

TrustMedia Publishing, 2012), h. 124-125. 
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mengasah keterampilan berbicara bahasa Arab peserta didik, dimaksudkan untuk 

melatih peserta didik dalam mengekspresikan gagasannya secara komunikatif. 

Baik ketika dilakukan melalui kegiatan dialog, maupun monolog.
55

 

Ada beberapa keterampilan dasar yang harus dikuasai peserta didik dalam 

keterampilan berbicara. Keterampilan-keterampilan tersebut dapat dikelompokkan 

dalam beberapa kategori, yaitu kompetensi penguasaan tata bunyi/ashwat, 

penguasaan tata kalimat/tarakib, penguasaan kosa kata/mufradat, juga idiom dan 

pengistilahan, serta kompetensi retorika. Jika dirinci dalam list singkat, maka 

beberapa keterampilan dasar dalam maharat al-kalam adalah sebagai berikut
56

; 

1) Mengucapkan bunyi huruf huruf al-hija’iyyah sesuai dengan makhraj-nya. 

2) Merangkai kata dan kalimat secara logis dan sistematis agar pesan yang 

disampaikan dapat dipahami oleh pendengar dengan mudah. 

3) Menyampaikan pesan secara runut dan fokus pada tema pembicaraan. 

4) Menggunakan kalimat sederhana yang mudah dipahami oleh pendengar. 

5) Menyampaikan kalimat dengan menggunakan tata bahasa yang baik dan 

benar, baik dari bentuk sisi kata maupun I’rab-nya.  

6) Mampu menarik perhatian pendengar dengan gaya bahasanya. 

7) Menggunakan kosa kata yang tepat dan menguasai pengistilahan. 

8) Menyampaikan kalimat dengan memperhatikan kondisi pendengar. 

9) Mampu mengatur irama penyampaian. 

10) Menyesuaikan mimik dan gestur tubuh dengan kalimat yang disampaikan. 

 Klasifikasi Tujuan Keterampilan Berbicara bahasa Arab 

                                                 
55Hasyim Haddade, Permainan Sebagai Media Pembelajaran Bahasa Arab; Teori dan 

Aplikasinya (Makassar; Alauddin University Press, 2013), h. 179. 

56Hasyim Haddade, Permainan Sebagai Media Pembelajaran Bahasa Arab; Teori dan 

Aplikasinya, h. 180. 
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Mengacu pada beberapa keterampilan dasar di atas, maka sesungguhnya 

tujuan pembelajaran maharat al-kalam sangat banyak dan bermacam-macam. 

Namun kalau diklasifikasikan berdasar levelisasi pembelajaran bahasa Arab, 

maka klasifikasi tujuan pembelajaran maharat al-kalaam adalah sebagai 

berikut
57

: 

1) Pemula: 

Mengucapkan bunyi huruf al-hija’iyyah sesuai dengan makhraj-nya. 

Membedakan bunyi huruf Arab yang memiliki makhraj berdekatan. Membedakan 

bunyi huruf yang ber-harakat panjang dan pendek. Mengucapkan kata yang ber-

tanwin dengan artikulasi yang tepat. Mengucapkan kata dengan aksen yang 

tepat. Merangkai kata dan kalimat dasar secara logis dan sistematis. Melafalkan 

contoh dialog sederhana yang disiapkan oleh guru. 

2) Menengah: 

Menggunakan kosa kata yang tepat dan menguasai idiom juga peristilahan. 

Menggunakan ungkapan yang tepat untuk menyampaikan gagasan sesuai dengan 

situasi dan kondisi. Melakukan percakapan sederhana dengan bahasa yang baik 

dan benar. Melakukan percakapan lewat telepon. Menyampaikan permintaan 

dengan bahasa Arab. Meminta penjelasan atau menjelaskan kepada orang lain. 

Menyampaikan pengalaman pribadi dengan cara yang menarik perhatian 

pendengar. Menyampaikan pengumuman. Menyampaikan cerita atau kisah-kisah 

sederhana dengan lancar. Memberikan respon atau jawaban secara tepat terhadap 

berbagai ungkapan atau pertanyaan yang disampaikan kepadanya. 

Mendeskripsikan benda, tempat atau kegiatan. 

 

                                                 
57Hasyim Haddade, Permainan Sebagai Media Pembelajaran Bahasa Arab; Teori dan 

Aplikasinya h. 183-185 



40 

 

 

3) Level Atas: 

Melakukan wawancara atau interview. Menyampaikan laporan dari suatu 

kegiatan yang dilakukannya. Memberikan komentar pada suatu berita atau 

peristiwa yang disaksikannya. Menyampaikan ceramah dengan baik dan lancar. 

Melakukan diskusi pada tema tertentu sesuai dengan tingkat pengetahuannya. 

Melakukan debat pada tema-tema kontroversial sesuai dengan tingkat 

pengetahuannya. Memenuhi kebutuhannya yang bisa disampaikan secara lisan. 

Menyampaikan pesan secara runut dan fokus pada tema pembicaraan. 

Menyampaikan gagasan dengan pola kalimat yang sesuai dengan tata bahasa 

Arab. Mengekspresikan gagasan dengan memperhatikan budaya Arab. 

Menyampaikan gagasan dengan lancar tanpa terputus-putus. Mampu menarik 

perhatian pendengar dengan gaya bahasa yang disampaikannya. Mampu 

mengatur irama penyampaian serta menyesuaikan mimik dan gestur tubuh 

dengan kalimat yang disampaikan. 

 KMA Nomor 183 Tahun 2019 

Keputuan Menteri Agama (KMA) Nomor 183 Tahun 2019 tentang 

Kurikulum Pendidikan Agama Islam (PAI) dan Bahasa Arab Pada Madrasah 

adalah acuan utama dan terbaru dalam dunia pendidikan pada mata pelajaran 

Bahasa Arab di Indonesia. 

Berdasarkan putusan tersebut, aspek keterampilan Berbicara dalam bahasa 

Arab adalah antara lain sebagai berikut; 

 4.1. Mendemonstrasikan tindak tutur mendeskripsikan bentuk, 

timbangan, sifat dan karakteristik suatu benda dengan memperhatikan 

bentuk, makna dan fungsi dari susunan gramatikal ويهٍار ويهٍوٌ أنف عدد 

 .baik secara lisan maupun tulisan وبهٍوٌ
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 4.2. Menyajikan hasil analisis gagasan dariteks bahasa Arab yang 

berkaitan dengan tema:  (انسووبرياركٍث ،فً انحقهٍدي انسوق فً)  انحسوق  dengan 

memperhatikan bentuk, makna dan fungsi dari susunan gramatikal أنف عدد 

وبهٍوٌ ويهٍار ويهٍوٌ  baik secara lisan maupun tulisan. 

 4.3. Mendemonstrasikan tindak tutur menanyakan kondisi kesehatan, 

ungkapan ketika menjenguk orang sakit dan memberi saran (menjaga 

kesehatan) dengan memperhatikan bentuk, makna dan fungsi dari susunan 

gramatikal انعطف وحروف انْجر حروف  baik secara lisan maupun tulisan. 

 4.4. Menilai hasil analisis gagasan dari teks bahasa Arab yang berkaitan 

dengan tema: (انًرٌض عٍادة وانصٍدنٍة، انًسحشفى) انصحة  dengan memperhatikan 

bentuk, makna dan fungsi dari susunan gramatikal انعطف وحروف انْجر حروف  

baik secara lisan maupun tulisan. 

 4.5. Mendemonstrasikan tindak tutur berpamitan, mengucapkan selamat 

jalan dan selamat datang dengan memperhatikan bentuk, makna dan 

fungsi dari susunan gramatikal انًعرفة والاسى انُكرة الاسى  baik secara lisan 

maupun tulisan. 

 4.6.  Menyusun  teks bahasa Arab yang berkaitan dengan tema:  انسفر 

(انسٍاحٍة انًُاطك انًواصلات، وسائم) وانسٍاحة  dengan memperhatikan bentuk, 

makna dan fungsi dari susunan gramatikal انًعرفة والاسى انُكرة الاسى  baik 

secara lisan maupun tulisan. 

 4.7. Mendemonstrasikan tindak tutur mengenalkan diri dan orang lain, 

meminta maaf, berpamitan dengan memperhatikan انًاضً انفعم جصرٌف 

 .baik secara lisan maupun tulisan انهغوي

 4.8. Menilai hasil analisis gagasan dari teks bahasa Arab yang berkaitan 

dengan tema : (وانًدٌُة يكة, وانعًرة انحج) وانعًرة انحج  dengan memperhatikan 

bentuk, makna dan fungsi dari انهغوي انًاضً انفعم جصرٌف . 

 4.9. Mendemonstrasikan tindak tutur menanyakan hubungan keluarga dan 

menyatakan keinginan dengan memperhatikan bentuk, makna dan fungsi 

dari susunan gramatikal انهغوي انًاضً انفعم جصرٌف  baik secara lisan maupun 

tulisan. 
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 4.10. Menyajikan hasil evaluasi gagasan dari teks bahasa Arab yang 

berkaitan dengan tema : (الأوَلاٌٍ, انجوال, انحاسوب) والإجصال الإعلاو جكُونوجٍا  

dengan memperhatikan bentuk, makna dan fungsi dari susunan gramatikal 

انهغوي انًاضً انفعم جصرٌف  baik secara lisan maupun tulisan. 

 4.11 Mendemonstrasikan tindak tutur memberi perintah, melarang dan 

meminta izin dengan memperhatikan bentuk, makna dan fungsi dari 

susunan gramatikal انفعهٍة وانجًهة الإسًٍة انجًهة  baik secara lisan maupun 

tulisan. 

 4.12 Menyajikan hasil evaluasi gagasan dari teks bahasa Arab yang 

berkaitan dengan tema ٌ(انحسايح, وانًعاهد الأدٌاٌ) إَدوٍَسٍا فً الأدٌا  dengan 

memperhatikan bentuk, makna dan fungsi dari susunan gramatikal انجًهة 

انفعهٍة وانجًهة الإسًٍة  baik secara lisan maupun tulisan. 

Dengan demikian, peneliti akan merujuk poin-poin di atas dalam hal 

meneliti variable keterampilan berbicara bahasa Arab. 

B. Kerangka Pikir 

Kerangka pikir merupakan alur atau tahapan yang dilalui oleh seorang 

peneliti dalam melakukan penelitian sehingga dengan adanya kerangka pikir, akan 

semakin jelas bagi peneliti tahap-tahap pengolahan data dan analisis data. 

Kerangka pikir berguna untuk mempermudah dalam menggambarkan bagaimana 

proses penelitian atau dalam menganalisis data.
58

 

Adapun kerangka pikir dari penelitian ini adalah sebagai berikut. 

 

Gambar 1. Kerangka Pikir 

                                                 
58Firdaus, “Kosakata Gender dalam Qs Al-Nisa’”, Thesis (Makassar: Program Pascasarjana, 

UIN Alauddin Makassar, 2018), h. 15. 
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Bagan di atas menggambarkan bahwa dalam penelitian ini, yang akan diamati 

adalah pengaruh model pembelajaran bermain peran dan minat belajar, terhadap 

keterampilan berbicara Bahasa Arab peserta didik, baik secara terpisah, 

bersamaan atau interaktif. 
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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

A. Jenis Penelitian 

Berdasarkan jenisnya, penelitian ini adalah penelitian quasi eksperimen. 

Berdasarkan pendekatan yang dipakai, maka penelitian ini adalah penelitian 

kuantitatif. Penelitian kuantitatif merupakan penelitian dengan paradigma 

positivistik, yaitu penelitian yang menggunakan proses riset konvensional 

linier.
59

 

B. Lokasi Penelitian 

Lokasi penelitian akan berlangsung di MAN 2 Bulukumba. MAN 2 

Bulukumba terletak di Kabupaten Bulukumba, Jl. Matahari No. 21 Kel. Caile, 

Kec. Ujung Bulu.
60

 Alasan penyusun memilih lokasi tersebut adalah karena MAN 

2 Bulukumba merupakan sekolah dengan posisi yang strategis, berada di tengah 

kota Bulukumba. MAN 2 Bulukumba pernah mendapat beberapa penghargaan 

bertaraf provinsi dan Nasional. Salah satu yang terbaru adalah keberhasilan 

MAN 2 Bulukumba meraih Juara II Nasional Sekolah Sehat Berkarakter 2019.
61

  

C. Pendekatan Penelitian 

Menurut bidang keilmuannya, penelitian ini akan menggunakan beberapa 

pendekatan. Pendekatan pedagogik, dalam hal meneliti variabel bebas pertama, 

yaitu model pembelajaran bermain peran. Lalu pendekatan psikologi, dalam hal 

ini untuk melihat variabel bebas dua, yaitu minat belajar. Terakhir, pendekatan 

                                                 
59Muhajirin dan Maya Panorama, Pendekatan Praktis, Metode Penelitian Kualitatif dan 

Kuantitatif (Yogayakarta: Idea Press, 2017), h. 131-132. 

60https://man2bulukumba.sch.id/profil/ (diakses 8 Januari 2022) 

61https://sulengka.net (diakses 8 Januari 2022) 

https://man2bulukumba.sch.id/profil/
https://sulengka.net/
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linguistik, dalam hal ini untuk mengukur keterampilan berbicara bahasa Arab 

peserta didik. 

D. Populasi dan Sampel 

1. Populasi 

Populasi adalah keseluruhan dari unit di dalam pengamatan yang akan 

dilakukan.
62

 Populasi yang akan dihadapi dalam penelitian ini adalah populasi 

heterogen. Populasi heterogen adalah populasi dengan unsur yang memiliki 

banyak variasi, sehingga perlu ditetapkan batas-batasnya. Populasi dalam 

penelitian ini adalah seluruh peserta didik kelas XI MAN 2 Bulukumba dalam 

periode Tahun Pelajaran 2022-2023, yang berjumlah 222 peserta didik, dengan 

rincian sebagai berikut: 

 

Tabel 1. Jumlah Peserta Didik Kelas XI MAN 2 Bulukumba 

No Kelas Jumlah  

1 XI MIPA 1 27 

2 XI MIPA 2 27 

3 XI MIPA 3 24 

4 XI MIPA 4 24 

5 XI IPS 1 24 

6 XI IPS 2 25 

7 XI IPS 3 23 

8 XI IPS 4 24 

                                                 
62S.P. Hastono, “Analisa Data Kesehatan” dalam Sony Faisal Rinaldi dan Bagya Mujianto, 

Metodologi Penelitian dan Statistik (Pusat Pendidikan Sumber Daya Manusia Kesehatan, 2017), h. 

73. 
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9 XI IBB 24 

Total 222 

2. Sampel 

Sampel adalah sebagian atau wakil populasi yang akan diteliti. Sebagai 

bagian dari populasi, maka hal yang diamati atau data yang terkumpul dari 

sampel maka itu juga menggambarkan data yang terkumpul dari populasi. 

Proses pemisahan sampel dari populasi disebut teknik sampling. Teknik 

sampling adalah cara untuk menentukan sampel yang jumlahnya sesuai dengan 

ukuran sampel yang akan dijadikan sumber data.
63

 Proses penarikan sampel yang 

digunakan dalam thesis ini adalah, “Multiple random sampling” atau sampling 

acak berganda.  

Secara lengkap pemilihan sampel dapat dijelaskan sebagai berikut, yang 

pertama adalah menentukan 2 kelas yang akan dijadikan kelas eksperimen dan 

kelas kontrol. Setelah dilakukan pengundian di antara 9 kelas yaitu XI MIPA 1, 

XI MIPA 2, XI MIPA 3, XI MIPA 4, XI IPS 1, XI IPS 2, XI IPS 3, XI IPS 4, dan 

XI IBB. Proses teknisnya adalah sebagai berikut. Sembilan kertas yang telah 

ditulis nama-nama kelas, digulung kecil-kecil, lalu dimasukkan ke dalam wadah. 

Lalu dari wadah itu akan diguncang hingga keluar dua gulungan kertas. Dua 

gulungan kertas yang keluar bertuliskan kelas XI IPS 2 dan kelas XI IPS 3. Maka 

terpilihlah dua kelas tersebut. 

 Proses selanjutnya adalah menentukan yang mana di antara dua kelas 

tersebut yang akan menjadi kelas eksperimen dan kelas kontrol. Teknik 

penentuan menggunakan pelemparan koin uang logam. Hasilnya sebagai 

berikut. Jika yang keluar kepala, maka kelas XI IPS 2 akan menjadi kelas 

eksperimen, lalu kelas XI IPS 3 akan menjadi kelas kontrol. Jika yang keluar 

                                                 
63Sony Faisal Rinaldi dan Bagya Mujianto, Metodologi Penelitian dan Statistik, h. 75. 
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adalah ekor, maka sebaliknya, kelas XI IPS 3 yang akan menjadi kelas 

ekperimen, dan kelas XI IPS 2 akan menjadi kelas kontrol. Diambil dua dari 

tiga kali lemparan. 

Ternyata setelah dilakukan pelemparan koin, dua kali berturut-turut, yang 

keluar adalah kepala, sehingga tak perlu lagi dilakukan pelemparan ketiga. Dan 

hasil dari penarikan sampel adalah sebagai berikut: 

1) Kelas XI IPS 2 sebagai kelas eksperimen, menggunakan model 

pembelajaran bermain peran. Jumlah peserta yang dijadikan sampel, 

20 orang. 

2) Kelas XI IPS 3 sebagai kelas kontrol, menggunakan proses tanpa 

model pembelajaran bermain peran. Jumlah peserta didik yang 

dijadikan sampel, 20 orang. 

Jumlah 20 orang dari setiap kelas, ditentukan dengan mengambil 10 teratas 

dan 10 terbawah dari susunan peserta didik yang didasarkan pada besaran minat 

belajarnya. Besaran minat belajar tiap peserta didik akan ditentukan lewat angket 

yang akan dibagikan sebelum penelitian dilakukan.   

Jumlah 20 yang diambil berdasarkan pada pendapat Borg dan Gall, yang 

mengatakan bahwa khusus untuk penelitian eksperimen, diperlukan sampel 15-30 

responden dari setiap kelompok.
64

 

E. Metode dan Instrumen Pengumpulan Data 

Metode-metode yang akan peneliti gunakan dalam tesis ini adalah sebagai 

berikut. 

1. Angket 

                                                 
64Idrus Alwi, “Kriterria Empirik dalam Menentukan Ukuran Sampel pada Pengujian 

Hipotesis Statistika dan Analisis Butir”, Jurnal Formatif 2, 2 (2012): h, 141. 
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Metode angket digunakan untuk mengukur nilai dari variabel bebas kedua, 

atau X2 yaitu “minat belajar”. Metode Angket dilakukan dengan cara memberikan 

beberapa pertanyaan dalam bentuk tertulis kepada responden untuk menyediakan 

data-data yang dibutuhkan dalam suatu penelitian.
65

 Angket atau kuesioner berisi 

daftar pertanyaan yang akan dicarikan jawabannya melalui responden.
66

 

Dalam penelitian ini, angket dilakukan untuk mengetahui besaran minat 

belajar peserta didik yang menjadi sampel, terhadap pembelajaran bahasa Arab 

yang berlangsung di MAN 2 Bulukumba. 

Aspek teori yang terlibat dalam penyusunan angket ini adalah dari Slameto, 

dengan lima hal yang menjadi perhatian
67

: 

1) Perasaan Senang 

2) Ketertarikan untuk belajar. 

3) Perhatian dalam belajar. 

4) Motivasi belajar. 

5) Pengetahuan. 

2. Tes Keterampilan Berbicara 

Metode tes keterampilan berbicara digunakan untuk  mengukur nilai dari 

variabel terikat dalam penelitian ini, atau Y, yaitu “keterampilan berbicara bahasa 

Arab”. Penelitian ini menggunakan metode Tes Wawancara untuk mengetahui 

nilai keterampilan berbicara bahasa Arab peserta didik yang menjadi sampel. Tes 

keterampilan berbicara bahasa Arab secara sederhana dapat dikatakan sebagai Tes 

Berbicara. Menurut Madsen sebagaimana dikutip Supriyadi, tes berbicara dapat 

                                                 
65Sugiyono, Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif  dan Kombinasi (Bandung: 

Alfabeta, 2012), h. 192. 

66Umi Narimawati, dkk, Metode Penelitian Dalam Implementasi Ragam Analisis (untuk 

Penulisan Skripsi, Tesis dan Disertasi), h. 8. 

67Siti Nurhasanah, “Minat Belajar Sebagai Determinan Hasil Belajar Peserta didik”, Jurnal 

Pendidikan Manajemen Perkantoran 1, no. 1 (Agustus 2016): h. 130.  
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dilakukan dengan berbagai cara, di antaranya tes jawaban terbatas, teknik 

terbimbing, dan wawancara. Semua ini dilakukan secara lisan dan individual.
68

 

Adapun rubrik tes yang akan digunakan dalam penelitian adalah sebagai 

berikut; 

 Mampu merespon pertanyaan berbahasa Arab dengan kalimat bahasa 

Arab yang baik dan benar. 

 Mampu menyampaikan opini/pendapat sesuai tema yang diajukan 

dalam bahasa Arab yang baik dan benar. 

 Mampu melakukan dialog dengan tidak menggunakan naskah dan/atau 

hafalan dalam bahasa Arab yang baik dan benar. 

F. Uji coba Instrumen    

1. Validitas Internal Instrumen 

Pengujian validitas internal dalam penelitian ini menggunakan rumus 

Korelasi Point Biseral, sebagai berikut; 

 

Rumus 1. Korelasi Point Biseral 

 

Keterangan: 

rpbi(i) : koefisien korelasi antara skor butir soal ke-i dengan skor total 

  ̅  : rerata skor total responden yang menjawab benar butir soal ke-i 

  ̅̅ ̅  : rerata skot total semua responden 

                                                 
68Supriyadi, Evaluasi Pembelajaran Bahasa Indonesia (Gorontalo: UNG Press, 2013), h. 

15. 
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    : standar deviasi semua responden 

   : proporsi jawaban benar untuk butir soal ke-i 

    : proporsi jawaban salah untuk butir soal ke-i 

2. Validitas Eksternal Instrumen 

Untuk menguji validitas eksternal, penelitian ini menggunakan teknik 

korelasi product moment. Rumusnya adalah sebagai berikut; 

 

Rumus 2. Korelasi Product Moment 

    
  ∑      (∑  )(∑  )

√( ∑    (∑  ) )( ∑    (∑  ) )
 

 

Keterangan: 

    : koefisien korelasi r pearson 

   : jumlah sampel per observasi 

  : variabel bebas 

y : variabel terikat 

3. Realibilitas Instrumen 

Untuk mengetahui tingkat realibilitas instrumen, digunakan realibilitas 

KR-20 sebagai berikut: 

Rumus 3. Realibilitas KR-20 

 

Keterangan : 

k  : jumlah butir pertanyaan yang valid 

SD
2
 : varians skor total 
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  : varians skor butir ke-i 

p : proporsi jumlah peserta yang menjawab benar butir ke-i 

q : 1-p 

G. Teknik Pengolahan dan Analisis Data 

1. Pengolahan Data 

Pengolahan data disebut juga proses pra-analisis data
69

 yang mempunyai 

tahap-tahap sebagai berikut: 

 Statistik Deskriptif 

Statistik deskriptif adalah metode yang berkaitan dengan pengumpulan dan 

penyajian suatu gugus atau kumpulan data sehingga memberikan informasi yang 

berguna.
70

  

2. Uji Prasyarat 

a) Normalitas 

Uji Normalitas adalah uji yang digunakan untuk membuktikan bahwa data 

yang dimiliki dari sampel yang berasal dari populasi terdistribusi secara normal. 

Metode uji normalitas yang digunakan dalam penelitian ini adalah berdasarkan 

kemiringan/ kemencengan atau Skewnes dan Kurtois. 

Suatu data bila disajikan dalam bentuk kurva halus dapat berbentuk kurva 

yang miring ke kanan atau miring ke kiri, atau simetris. Kondisi kurva yang 

simetris menggambarkan nilai mean, median dan modus yang berdekatan bahkan 

kadang sama. Artinya, data telah terdistribusi secara normal. Uji normalitas yang 

digunakan adalah uji Liliefors. 

                                                 
69Jonathan Sarwono, Metode Penelitian Kuantitatif & Kualitatif (Yogyakarta: Graha Ilmu, 

2006), h. 135. 

70Isnurrini Hidayat Susilowati, “Modul Matakuliah Statistik Deskriptif.” Modul (Jakarta, 

Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Bina Sarana Informatika, 2019), h. 1. 
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b) Homogenitas 

Uji homogenitas digunakan untuk menentukan jika dua atau lebih varian 

populasi adalah sama atau tidak. Uji ini dilakukan sebagai prasyarat dalam 

analisis independent sample t test dan Anova.
71

 

Homogenitas yang diuji dalam peneilitan ini adalah homogenitas varians, 

artinya varians antara kelompok satu dengan kelompok yang lain haruslah 

bersifat homogen/sama. Pengujan yang digunakan adalah uji F, dengan rumus 

sebagai berikut; 

Rumus 4. Uji Homogenitas 

                             

 

3. Statistik Inferensial 

Mencakup semua metode yang berhubungan dengan analisis sebagian data 

untuk kemudian sampai pada peramalan atau penarikan kesimpulan mengenai 

keseluruhan gugus data.
72

 

a) Uji hipotesis 

Uji hipotesis akan digunakan untuk menjawab rumusan masalah pertama 

hingga hipotesis ketiga. Signifikansi level yang dipakai adalah ketentuan umum 

yaitu 5% atau         Karena hipotesis alternatif dalam hipotesis statistik yang 

digunakan mempunyai rumusan tidak sama, maka didapat dua daerah kritis pada 

ujung distribusi, yaitu kanan dan kiri. Luas daerah kritis daerah penolakan pada 

tiap ujung adalah setengah dari   yaitu 2.5% atau 0, 025. Uji statistik dalam 

                                                 
71Usmadi, “Pengujian Persyaratan Analisis (Uji  Homogenitas dan Uji Normalitas)”, Jurnal 

Inovasi Pendidikan 7, no. 1 (2020): h. 51. 

72Isnurrini Hidayat Susilowati, “Modul Matakuliah Statistik Deskriptif.” h. 1. 



53 

 

penelitian adalah analisis varians (ANAVA) dua jalur menggunakan uji F dengan 

rumus sebagai berikut; 

Rumus 5. Uji F 

   
   

   
 

Keterangan : 

F  : nilai statistik uji F 

MSt : rerata kuadrat treatmen 

MSe : rerata kuadrat error  

b) Uji lanjut  

Uji hipotesis akan dilakukan setelah rumusan masalah pertama hingga 

ketiga selesai dijawab. Dengan demikian, uji lanjut digunakan untuk menjawab 

rumusan masalah keempat dan kelimat. Jenis uji yang digunakan uji T Independen 

dengan rumus sebagai berikut; 

Rumus 6. Uji Lanjut 

       
           

     

  
  
     

  
 
 

Keterangan rumus : 

 Tvalue = nilai T 

 Mean1 dan Mean2 = nilai rata-rata masing-masing dari setiap kumppulan 

data sampel 

 Var1 dan Var2 = varian dari masing-masing set data sampel 

 n1 dan n2 = jumlah rekam data pada tiap kumpulan data sampel   
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H. Hipotesis Statistik 

Hipotesis statistik dari tesis ini adalah; 

1. Untuk hipotesis pertama 

 Ho: µA
1
 ≤ µA

2
 

 H1: µA
1
 > µA

2
 

2. Untuk hipotesis kedua 

 Ho: ρ = 0 

 H1: ρ ≠ 0 

3. Untuk hipotesis ketiga 

 Ho: µA
1
B

1
 ≤ µA

2
B

1
 

 H1: µA
1
B

1
 > µA

2
B

1
 

4. Untuk hipotesis keempat. 

 Ho: µA
1
B

2
 > µA

2
B

2
 

 H1: µA
1
B

2
 ≤ µA

2
B

2
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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

A. Hasil Penelitian 

1. Deskripsi Penelitian 

a) Deskripsi Data 

Data hasil penelitian ini diambil dari populasi seluruh peserta didik kelas 

XI MAN 2 Bulukumba sejumlah 222 orang, yang berasal dari total sembilan 

kelas. Jumlah 222 peserta didik tersebut dianggap terlalu majemuk jika 

seluruhnya dijadikan sampel, sehingga akan mengurangi efisiensi penelitian, 

maka dilakukanlah proses sampling dalam tiga tahap.  

Pertama, dilakukan penentuan secara acak, untuk menentukan dua kelas 

yang akan menjadi kelas eksperimen dan kelas kontrol. kelas yang akan dijadikan 

kelas sampel. Penentuan secara acak dilakukan cara pengundian lot seperti 

arisan. Kertas yang telah ditulisi nama masing-masing kelas, digulung kecil lalu 

dimasukkan ke wadah. Wadah lalu diguncang hingga keluar dua nama, maka 

hasilnya adalah kelas XI IPS 2 dan XI IPS 3.  

Kedua, di antara kedua kelas ini kemudian ditentukan lagi yang mana akan 

menjadi kelas eksprerimen dan kelas kontrol. Penentuan juga dilakukan secara 

acak yaitu dengan pelemparan koin. Hasilnya, kelas XI IPS 2 ditentukan sebagai 

kelas eksperimen, sedangkan kelas XI IPS 3 ditentukan sebagai sebagai kelas 

kontrol tanpa perlakuan.  

Ketiga dan terakhir, dilakukan lagi penarikan sampel berdasarkan besaran 

minat peserta didik melalui angket minat. Angket kemudian disebar dan akan 

diambil 10 peringkat atas, dan 10 peringkat bawah, maka hasilnya adalah 20 

untuk setiap kelas. Maka ditariklah sampel untuk penelitian ini sejumlah 20 

untuk kelas eksperimen, dan 20 untuk kelas kontrol. 
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Sisa dari peserta didik di dalam kelas eksperimen dan kelas kontrol yang 

tidak tersaring masuk ke dalam sampel, akan tetap diberikan perlakuan yang 

sama, namun datanya tidak diambil untuk digunakan di dalam penelitian. 

b) Tabel dan Grafik Histogram Data 

Berikut ini disajikan tabel yang akan memaparkan data dengan rincian 

sebagai berikut; 1) Keterampilan berbicara bahasa Arab secara keseluruhan; 2) 

Keterampilan berbicara bahasa Arab dengan menggunakan model pembelajaran 

bermain peran; 3) Keterampilan berbicara bahasa Arab dengan menggunakan 

model pembelajaran konvensional; 4) Keterampilan berbicara bahasa Arab 

dengan minat belajar tinggi; 5) Keterampilan berbicara bahasa Arab dengan 

minat belajar rendah; 6) Keterampilan berbicara bahasa Arab dengan model 

pembelajaran bermain peran dan minat belajar tinggi; 7) Keterampilan berbicara 

bahasa Arab dengan model pembelajaran bermain peran dan minat belajar 

rendah; 8) Keterampilan berbicara bahasa Arab dengan model pembelajaran 

konvensional dan minat belajar tinggi; 9) Keterampilan berbicara bahasa Arab 

dengan model pembelajaran konvensional dan minat belajar rendah. 

Tabel 2. Data Deskripsi 
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Keterangan tabel; 

N = Jumlah responden 

∑X = Jumlah total nilai keterampilan berbicara bahasa Arab peserta didik 

∑X
2 

= Jumlah total nilai keterampilan berbicara bahasa Arab peserta didik 

dipangkat 2 

  ̅ = Nilai rata-rata 

SD = Nilai standar deviasi atau simpangan baku 

Adapun rincian dari tabel di atas jika dijabarkan adalah sebagai berikut; 

1) Deskripsi data keterampilan berbicara bahasa Arab secara keseluruhan 

Data penelitian menunjukkan bahwa; 

Jumlah Responden (N) = 40 

Peserta didik dengan skor tertinggi = 97 

Peserta didik dengan skor terendah = 32,5 

Mean atau nilai rata rata peserta didik  ( ̅) = 59 

Median (Me) = 57 

Trimmed-mean = 58 artinya relatif tidak ada penyimpangan 

Standar Deviasi = 17 

Standard error of mean = 2,7  

Kwartil 1 (Q1) =  46,5  yang artinya 75% dari peserta didik memiliki skor lebih 

besar dari 46,5 

Kwartil 3 (Q3) = 68,75 yang artinya 25% dari peserta didik memiliki skor lebih 

besar dari 68,75 

Berikut ini disajikan tabel Distribusi Frekuensi dan Grafik Histogramnya : 
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Tabel 3. Distribusi Frekuensi Data Keterampilan Berbicara Bahasa Arab secara 

Keseluruhan 

NILAI INTERVAL 
F f(%) 

Kumulatif 

  f f(%) 

30-49 15 37,5 % 15 38 % 

50-59 6 15 % 6 15 % 

60-69 9 22,5 % 9 22,5 % 

70-79 4 10 % 4 10 % 

80-89 5 12,5 % 5 12,5 % 

90-99 1 2,5 % 1 2,5 % 

JUMLAH 40 100 % 40 100 % 
 

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa, dalam kelompok 

keseluruhan ; Peserta didik yang mendapatkan nilai dalam rentang 30-49 

berjumlah 15 orang, atau mewakili 37,5% jumlah peserta didik dalam kelompok 

ini. Peserta didik yang mendapatkan nilai dalam rentang 50-59 berjumlah 6 

orang, atau mewakili 15% jumlah peserta didik dalam kelompok ini. Peserta 

didik yang mendapatkan nilai dalam rentang 60-69 berjumlah 9 orang, atau 

mewakili 22,5% jumlah peserta didik dalam kelompok ini. Peserta didik yang 

mendapatkan nilai dalam rentang 70-79 berjumlah 4 orang, atau mewakili 10% 

jumlah peserta didik dalam kelompok ini. Peserta didik yang mendapatkan nilai 

dalam rentang 80-89 berjumlah 5 orang, atau mewakili 12,5% jumlah peserta 

didik dalam kelompok ini. Dan peserta didik yang mendapatkan nilai dalam 

rentang 90-99 berjumlah hanya 1 orang, atau mewakili 2,5% jumlah peserta didik 

dalam kelompok ini. 

Kesimpulan dengan diagram batangnya, dapat dilhat pada grafik histogram 

berikut.  
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Gambar 2. Grafik Histogram Data Keterampilan Berbicara Bahasa Arab 

secara Keseluruhan 

 

2) Deskripsi data keterampilan berbicara bahasa Arab dengan menggunakan 

model pembelajaran bermain peran 

Data penelitian menunjukkan bahwa; 

Jumlah Responden (N) = 20 

Peserta didik dengan skor tertinggi = 97 

Peserta didik dengan skor terendah = 35 

Mean atau nilai rata rata peserta didik  ( ̅) = 65 

Median (Me) = 64,75 

Trimmed-mean =  64, 975,  artinya relatif tidak terdapat penyimpangan.   

Standar Deviasi = 17 

Standard error of mean = 3,8 

Kwartil 1 (Q1) =  48,8  yang artinya 75% dari peserta didik memiliki skor lebih 

besar dari 48,8 
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Kwartil 3 (Q3) = 79,5  yang artinya 25% dari peserta didik memiliki skor lebih 

besar dari 79,5 

Berikut ini disajikan tabel Distribusi Frekuensi dan Grafik Histogramnya : 

Tabel 4. Distribusi Frekuensi Data Keterampilan Berbicara Bahasa Arab dengan 

Menggunakan Model Pembelajaran Bermain Peran 

NILAI INTERVAL F f(%) 
Kumulatif 

f f(%) 

35-46 4 20 % 4 20 % 

47-58 3 15 % 3 15 % 

59-70 5 25 % 5 25 % 

71-82 4 20 % 4 20 % 

83-97 4 20 % 4 20 % 

JUMLAH 20 100 % 20 100 % 

 

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa, dalam kelompok yang 

menggunakan model pembelajaran bermain peran ; Peserta didik yang 

mendapatkan nilai dalam rentang 35-46 berjumlah 4 orang, atau mewakili 20% 

jumlah peserta didik dalam kelompok ini. Peserta didik yang mendapatkan nilai 

dalam rentang 47-58 berjumlah 3 orang, atau mewakili 15% jumlah peserta didik 

dalam kelompok ini. Peserta didik yang mendapatkan nilai dalam rentang 59-70 

berjumlah 5 orang, atau mewakili 25% jumlah peserta didik dalam kelompok ini. 

Peserta didik yang mendapatkan nilai dalam rentang 71-82 berjumlah 4 orang, 

atau mewakili 20% jumlah peserta didik dalam kelompok ini. Dan peserta didik 

yang mendapatkan nilai dalam rentang 83-97 berjumlah 4 orang, atau mewakili 

20% jumlah peserta didik dalam kelompok ini.  

Kesimpulan dengan diagram batangnya, dapat dilhat pada grafik histogram 

berikut. 
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Gambar 3. Grafik Histogram Data Keterampilan Berbicara Bahasa Arab dengan 

Menggunakan Model Pembelajaran Bermain Peran 

 

3) Deskripsi data keterampilan berbicara bahasa Arab dengan menggunakan 

model pembelajaran konvensional 

Data penelitian menunjukkan bahwa; 

Jumlah Responden (N) = 20 

Peserta didik dengan skor tertinggi = 84,0 

Peserta didik dengan skor terendah = 32,5 

Mean atau nilai rata rata peserta didik  ( ̅) = 52 

Median (Me) = 50,25 

Trimmed-mean =  52,1  artinya relatif tidak ada penyimpangan 

Standar Deviasi = 17 

Standard error of mean = 3,9 

Kwartil 1 (Q1) =  44,5  yang artinya 75% dari peserta didik memiliki skor  lebih 

besar dari 44,5 

0

1

2

3

4

5

6

35-46 47-58 59-70 71-82 83-9734,5                    46,5                          58,5                       70,5                       82,5                      97,5 



62 

 

Kwartil 3 (Q3) =  60 yang artinya 25% dari peserta didik memiliki skor lebih 

besar dari 60 

Berikut ini disajikan Tabel Distribusi Frekuensi dan Grafik Histogramnya : 

Tabel 5. Distribusi Frekuensi Data Keterampilan Berbicara Bahasa Arab dengan 

Menggunakan Model Pembelajaran Konvensional 

NILAI 
INTERVAL 

F f(%) 
Kumulatif 

f f(%) 

32-41 4 20 % 4 20 % 

42-51 7 35 % 7 35 % 

52-61 5 25 % 5 25 % 

62-71 3 15 % 3 15 % 

72-84 1 5 % 1 5 % 

JUMLAH 20 100 % 20 100 % 
 

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa, dalam kelompok yang 

menggunakan model pembelajaran konvensional ; Peserta didik yang 

mendapatkan nilai dalam rentang 32-41 berjumlah 4 orang, atau mewakili 20% 

jumlah peserta didik dalam kelompok ini. Peserta didik yang mendapatkan nilai 

dalam rentang 42-51 berjumlah 7 orang, atau mewakili 35% jumlah peserta didik 

dalam kelompok ini. Peserta didik yang mendapatkan nilai dalam rentang 52-61 

berjumlah 5 orang, atau mewakili 25% jumlah peserta didik dalam kelompok ini. 

Peserta didik yang mendapatkan nilai dalam rentang 62-71 berjumlah 3 orang, 

atau mewakili 15% jumlah peserta didik dalam kelompok ini. Dan peserta didik 

yang mendapatkan nilai dalam rentang 72-84 berjumlah 1 orang, atau mewakili 

5% jumlah peserta didik dalam kelompok ini.  

Kesimpulan dengan diagram batangnya, dapat dilhat pada grafik histogram 

berikut. 
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Gambar 4. Grafik Histogram Data Keterampilan Berbicara Bahasa Arab dengan 

Menggunakan Model Pembelajaran Konvensional 

 

 

4) Deskripsi data keterampilan berbicara bahasa Arab dengan minat belajar 

tinggi 

Data Penelitian menunjukkan bahwa; 

Jumlah Responden (N) = 20 

Peserta didik dengan skor tertinggi = 97 

Peserta didik dengan skor terendah = 32,5 

Mean atau nilai rata rata peserta didik  ( ̅) = 67 

Median (Me) = 67,25 

Trimmed-mean =  66,975 artinya relatif tidak ada penyimpangan 

Standar Deviasi = 16 

Standard error of mean = 3,6 

Kwartil 1 (Q1) =  57,5  yang artinya 75% dari peserta didik memiliki skor  lebih 

besar dari 57,5 
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Kwartil 3 (Q3) = 79,5  yang artinya 25% dari peserta didik memiliki skor lebih 

besar dari 79,5 

Berikut ini disajikan Tabel Distribusi Frekuensi dan Grafik Histogramnya : 

Tabel 6. Distribusi Frekuensi Data Keterampilan Berbicara Bahasa Arab dengan 

Minat Belajar Tinggi 

NILAI INTERVAL F f(%) 
Kumulatif 

f f(%) 

32-43 2 10 % 2 10 % 

44-55 3 15 % 3 15 % 

56-67 6 30 % 6 30 % 

68-79 4 20 % 4 20 % 

80-97 5 25 % 5 25 % 

JUMLAH 20 100 % 20 100 % 

 

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa, dalam kelompok dengan 

minat belajar tinggi ; Peserta didik yang mendapatkan nilai dalam rentang 35-43 

berjumlah 2 orang, atau mewakili 10% jumlah peserta didik dalam kelompok ini. 

Peserta didik yang mendapatkan nilai dalam rentang 44-55 berjumlah 3 orang, 

atau mewakili 15% jumlah peserta didik dalam kelompok ini. Peserta didik yang 

mendapatkan nilai dalam rentang 56-67 berjumlah 6 orang, atau mewakili 30% 

jumlah peserta didik dalam kelompok ini. Peserta didik yang mendapatkan nilai 

dalam rentang 68-79 berjumlah 4 orang, atau mewakili 20% jumlah peserta didik 

dalam kelompok ini. Dan peserta didik yang mendapatkan nilai dalam rentang 

83-97 berjumlah 5 orang, atau mewakili 25% jumlah peserta didik dalam 

kelompok ini.  

Kesimpulan dengan diagram batangnya, dapat dilhat pada grafik histogram 

berikut. 
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Gambar 5. Grafik Histogram Data Keterampilan Berbicara Bahasa Arab Dengan 

Minat Belajar Tinggi 

 

5) Deskripsi data keterampilan berbicara bahasa Arab dengan minat belajar 

rendah 

Data Penelitian menunjukkan bahwa; 

Jumlah Responden (N) = 20 

Peserta didik dengan skor tertinggi = 84,0 

Peserta didik dengan skor terendah = 34,0 

Mean atau nilai rata rata peserta didik  ( ̅) = 50 

Median (Me) = 48,25 

Trimmed-mean =  50,1 artinya relatif tidak ada penyimpangan 

Standar Deviasi =  18 

Standard error of mean = 4,1 

Kwartil 1 (Q1) =  42,5  yang artinya 75% dari peserta didik memiliki skor lebih 

besar dari 42,5 
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Kwartil 3 (Q3) = 57  yang artinya 25% dari peserta didik memiliki skor lebih 

besar dari 57 

Berikut ini disajikan Tabel Distribusi Frekuensi dan Grafik Histogramnya : 

Tabel 7. Tabel Distribusi Frekuensi Data Keterampilan Berbicara Bahasa Arab 

dengan Minat Belajar Rendah 

NILAI INTERVAL f f(%) 
Kumulatif 

f f(%) 

34-43 5 25 % 5 25 % 

44-53 9 45 % 9 45 % 

54-63 5 25 % 5 25 % 

64-73 0 0 % 0 0 % 

74-84 1 5 % 1 5 % 

JUMLAH 20 100 % 20 100 % 

 

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa, dalam kelompok dengan 

minat belajar rendah ; Peserta didik yang mendapatkan nilai dalam rentang 34-43 

berjumlah 5 orang, atau mewakili 25% jumlah peserta didik dalam kelompok ini. 

Peserta didik yang mendapatkan nilai dalam rentang 44-53 berjumlah 9 orang, 

atau mewakili 45% jumlah peserta didik dalam kelompok ini. Peserta didik yang 

mendapatkan nilai dalam rentang 54-63 berjumlah 5 orang, atau mewakili 25% 

jumlah peserta didik dalam kelompok ini. Peserta didik yang mendapatkan nilai 

dalam rentang 64-73 berjumlah 0 orang, atau mewakili 0% jumlah peserta didik 

dalam kelompok ini. Dan peserta didik yang mendapatkan nilai dalam rentang 

74-84 berjumlah 1 orang, atau mewakili 5% jumlah peserta didik dalam 

kelompok ini.  

Kesimpulan dengan diagram batangnya, dapat dilhat pada grafik histogram 

berikut. 
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Gambar 6. Grafik Histogram Data Keterampilan Berbicara Bahasa Arab dengan 

Minat Belajar Rendah 

 

6) Deskripsi data keterampilan berbicara bahasa Arab dengan model 

pembelajaran bermain peran dan minat belajar tinggi 

Data penelitian menunjukkan bahwa 

Jumlah Responden (N) = 10 

Peserta didik dengan skor tertinggi = 97 

Peserta didik dengan skor terendah = 67 

Mean atau nilai rata rata peserta didik  ( ̅) = 80 

Median (Me) = 79,5 

Trimmed-mean =  79,7 artinya relatif tidak ada penyimpangan 

Standar Deviasi = 18 

Standard error of mean = 5,5 
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Kwartil 1 (Q1) = 58  yang artinya 75% dari peserta didik memiliki skor  lebih 

besar dari 58 

Kwartil 3 (Q3) = 85  yang artinya 25% dari peserta didik memiliki skor lebih 

besar dari 85 

Berikut ini disajikan Tabel Distribusi Frekuensi dan Grafik Histogramnya : 

Tabel 8. Distribusi Frekuensi Data Keterampilan Berbicara Bahasa Arab dengan 

Model Pembelajaran Bermain Peran dan Minat Belajar Tinggi 

NILAI INTERVAL f f(%) 
Kumulatif 

F f(%) 

67-73 3 30 % 3 30 % 

74-80 4 40 % 4 40 % 

81-87 2 20 % 2 20 % 

88-97 1 10 % 1 10 % 

JUMLAH 10 100 % 10 100 % 

 

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa, dalam kelompok yang 

menggunakan model pembelajaran bermain peran dengan minat belajar tinggi ; 

Peserta didik yang mendapatkan nilai dalam rentang 67-73 berjumlah 3 orang, 

atau mewakili 30% jumlah peserta didik dalam kelompok ini. Peserta didik yang 

mendapatkan nilai dalam rentang 74-80 berjumlah 4 orang, atau mewakili 40% 

jumlah peserta didik dalam kelompok ini. Peserta didik yang mendapatkan nilai 

dalam rentang 81-87 berjumlah 2 orang, atau mewakili 20% jumlah peserta didik 

dalam kelompok ini. Dan peserta didik yang mendapatkan nilai dalam rentang 

88-97 berjumlah 1 orang, atau mewakili 10% jumlah peserta didik dalam 

kelompok ini.  

Kesimpulan dengan diagram batangnya, dapat dilhat pada grafik histogram 

berikut. 
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Gambar 7. Grafik Histogram Data Keterampilan Berbicara Bahasa Arab dengan 

Model Pembelajaran Bermain Peran dan Minat Belajar Tinggi 

 

7) Deskripsi data keterampilan berbicara bahasa Arab dengan model 

pembelajaran bermain peran dan minat belajar rendah 

Data penelitian menunjukkan bahwa 

Jumlah Responden (N) = 10 

Peserta didik dengan skor tertinggi = 62,5 

Peserta didik dengan skor terendah = 35 

Mean atau nilai rata rata peserta didik  ( ̅) = 50 

Median (Me) = 48,75 

Trimmed-mean =  50, 25 artinya relatif tidak ada penyimpangan 

Standar Deviasi = 17 

Standard error of mean = 5,3 

Kwartil 1 (Q1) =  45 yang artinya 75% dari peserta didik memiliki skor lebih 

besar dari 45 
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Kwartil 3 (Q3) = 60 yang artinya 25% dari peserta didik memiliki skor lebih 

besar dari 60 

Berikut ini disajikan Tabel Distribusi Frekuensi dan Grafik Histogramnya : 

Tabel 9. Distribusi Frekuensi Data Keterampilan Berbicara Bahasa Arab dengan 

Model Pembelajaran Bermain Peran dan Minat Belajar Rendah 

NILAI INTERVAL f f(%) 
Kumulatif 

F f(%) 

35-41 2 20 % 2 20 % 

42-48 3 30 % 3 30 % 

49-55 2 20 % 2 20 % 

56-62 3 30 % 3 30 % 

JUMLAH 10 100 % 10 100 % 
 

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa, dalam kelompok yang 

menggunakan model pembelajaran bermain peran dengan minat belajar rendah ; 

Peserta didik yang mendapatkan nilai dalam rentang 35-41 berjumlah 2 orang, 

atau mewakili 20% jumlah peserta didik dalam kelompok ini. Peserta didik yang 

mendapatkan nilai dalam rentang 42-48 berjumlah 3 orang, atau mewakili 30% 

jumlah peserta didik dalam kelompok ini. Peserta didik yang mendapatkan nilai 

dalam rentang 49-55 berjumlah 2 orang, atau mewakili 20% jumlah peserta didik 

dalam kelompok ini. Dan peserta didik yang mendapatkan nilai dalam rentang 

56-62 berjumlah 3 orang, atau mewakili 30% jumlah peserta didik dalam 

kelompok ini.  

Kesimpulan dengan diagram batangnya, dapat dilhat pada grafik histogram 

berikut. 

 

Gambar 8. Grafik Histogram Data Keterampilan Berbicara Bahasa Arab dengan 

Model Pembelajaran Bermain Peran dan Minat   Belajar Rendah 
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8) Deskripsi data keterampilan berbicara bahasa Arab dengan model 

pembelajaran konvensional dan minat belajar tinggi 

Data penelitian menunjukkan bahwa; 

Jumlah Responden (N) = 10 

Peserta didik dengan skor tertinggi = 67,5 

Peserta didik dengan skor terendah = 32,5 

Mean atau nilai rata rata peserta didik  ( ̅) = 54 

Median (Me) = 57,5 

Trimmed-mean = 54,25 artinya relatif tidak ada penyimpangan 

Standar Deviasi = 15 

Standard error of mean = 4,7 

Kwartil 1 (Q1) = 47,5 yang artinya 75% dari peserta didik memiliki skor lebih 

besar dari 47,5 
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      34,5                           41,5                           48,5                          55,5                         62,5 
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Kwartil 3 (Q3) =  65 yang artinya 25% dari peserta didik memiliki skor lebih 

besar dari 65 

Berikut ini disajikan Tabel Distribusi Frekuensi dan Grafik Histogramnya : 

Tabel 10. Distribusi Frekuensi Data Keterampilan Berbicara Bahasa Arab dengan 

Model Pembelajaran Konvensional dan Minat Belajar Tinggi 

NILAI 
INTERVAL 

f f(%) 
Kumulatif 

f f(%) 

32-40 1 10 % 1 10 % 

41-49 3 30 % 3 30 % 

50-58 1 10 % 1 10 % 

59-67 5 50 % 5 50 % 

JUMLAH 10 100 % 10 100 % 
 

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa, dalam kelompok dengan 

yang menggunakan model pembelajaran konvensional dengan minat belajar 

tinggi ; Peserta didik yang mendapatkan nilai dalam rentang 32-40 berjumlah 1 

orang, atau mewakili 10% jumlah peserta didik dalam kelompok ini. Peserta 

didik yang mendapatkan nilai dalam rentang 41-49 berjumlah 3 orang, atau 

mewakili 30% jumlah peserta didik dalam kelompok ini. Peserta didik yang 

mendapatkan nilai dalam rentang 50-58 berjumlah 1 orang, atau mewakili 10% 

jumlah peserta didik dalam kelompok ini. Dan peserta didik yang mendapatkan 

nilai dalam rentang 59-67 berjumlah 5 orang, atau mewakili 50% jumlah peserta 

didik dalam kelompok ini.  

Kesimpulan dengan diagram batangnya, dapat dilhat pada grafik histogram 

berikut. 

 

Gambar 9. Grafik Histogram Data Keterampilan Berbicara Bahasa Arab dengan 

Model Pembelajaran Konvensional dan Minat Belajar Tinggi 
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9) Deskripsi data keterampilan berbicara bahasa Arab dengan model 

pembelajaran konvensional dan minat belajar rendah. 

Data penelitian menunjukkan bahwa; 

Jumlah Responden (N) = 10 

Peserta didik dengan skor tertinggi = 84 

Peserta didik dengan skor terendah = 34 

Mean atau nilai rata rata peserta didik  ( ̅) = 50 

Median (Me) = 47,75 

Trimmed-mean = 50 artinya relatif tidak ada penyimpangan 

Standar Deviasi = 20 

Standard error of mean = 6,1 

Kwartil 1 (Q1) =  39 yang artinya 75% dari peserta didik memiliki skor lebih 

besar dari 39 

Kwartil 3 (Q3) = 51,5 yang artinya 25% dari peserta didik memiliki skor lebih 

besar dari 51,5 

Berikut disajikan Tabel Distribusi Frekuensi dan Grafik Histogramnya; 

0

1

2

3

4

5

6

32-40 41-49 50-58 59-67
   31,5                            40,5                            49,5                             58,5                         67,5 



74 

 

Tabel 11. Distribusi Frekuensi Data Keterampilan Berbicara Bahasa Arab dengan 

Model Pembelajaran Konvensional dan Minat Belajar Rendah 

NILAI 
INTERVAL 

F f(%) 
Kumulatif 

f f(%) 

34-45 3 30 % 3 30 % 

46-57 5 50 % 5 50 % 

58-69 1 10 % 1 10 % 

70-84 1 10 % 1 10 % 

JUMLAH 10 100 % 10 100 % 
 

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa, dalam kelompok dengan 

yang menggunakan model pembelajaran konvensional dengan minat belajar 

rendah ; Peserta didik yang mendapatkan nilai dalam rentang 34-45 berjumlah 3 

orang, atau mewakili 30% jumlah peserta didik dalam kelompok ini. Peserta 

didik yang mendapatkan nilai dalam rentang 46-57 berjumlah 5 orang, atau 

mewakili 50% jumlah peserta didik dalam kelompok ini. Peserta didik yang 

mendapatkan nilai dalam rentang 58-69 berjumlah 1 orang, atau mewakili 10% 

jumlah peserta didik dalam kelompok ini. Dan peserta didik yang mendapatkan 

nilai dalam rentang 70-84 berjumlah 1 orang, atau mewakili 10% jumlah peserta 

didik dalam kelompok ini.  

Kesimpulan dengan diagram batangnya, dapat dilhat pada grafik histogram 

berikut. 

 

Gambar 10. Grafik Histogram Data Keterampilan Berbicara Bahasa Arab dengan 

Model Pembelajaran Konvensional dan Minat Belajar Rendah 
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2. Uji Prasyarat 

Uji prasyarat dilakukan sebelum uji hipotesis untuk mengetahui bahwa 

data telah sesuai untuk diberlakukan uji ANAVA. 

a) Uji Normalitas 

Dalam penelitian ini, uji normalitas yang digunakan adalah Uji 

Kolmogorov-Smirnov via aplikasi SPSS. Uji dilakukan terhadap data 

keterampilan berbicara bahasa Arab dengan penerapan model Bermain Peran dan 

Konvensional.  

Berikut disajikan tabel hasil hitung di aplikasi SPSS dengan Uji Liliefors; 

Tabel 12. Hasil Uji Normalitas 

No 
Model 

Pembelajaran 
L-Value L (α) Keterangan 

1 Bermain Peran 0,112 
0,190 NORMAL 

2 Konvensional 0,119 
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    33,5                           45,5                             57,5                            69,5                         84,5 
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Berdasarkan uji normalitas dapat dilihat bahwa L value lebih kecil dari L hitung, 

sehingga dapat dikatakan bahwa sebaran data keterampilan berbicara bahasa Arab 

pesertda didik terdistribusi secara normal. 

b)  Uji Homogenitas 

Uji Homogenitas yang digunakan dalam penelitian ini adalah uji F. Uji 

Homogenitas dilakukan terhadap kelompok data nilai keteampilan berbicara 

bahasa Arab peserta didik dengan model pembelajaran Bermain Peran dan 

Konvensional untuk mengetahui apakah kedua kelompok merupakan sampel 

yang homogen atau tidak homogen/heterogen 

Berikut disajikan tabel hasil uji homogenitas. 

 

Tabel 13. Hasil Uji Homogenitas 

Kategori Nilai 

Var Bermain Peran 309,9336 

Var Konvensional 159,523 

F hitung 1,942877 

F tabel 2,168252 

Kesimpulan Dua kelompok ini termasuk data HOMOGEN 

Diketahui setelah hitungan, F tabel adalah = 1,4 dan F hitung adalah = 2,7. 

Dengan demikian F hitung lebih kecil daripada F tabel. Maka disimpulkan kedua 

kelompok adalah homogen. 

3. Uji Hipotesis 

Uji hipotesis dalam penelitian adalah analisis varians (ANAVA) dua jalur 

menggunakan uji F. 

Berikut disajikan tabulasi ragam ANAVA dua jalur. 
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Tabel 14. Data Ragam ANAVA Dua Jalur 

Sumber Variansi JK 
D
K 

VAR Fhitung 
Ftabel 
(α=0,05) 

Antar Kelompok A (Model 
Pembelajaran) 

1651,22
5 

1 1651,225 
13,23082

2 
4,113 

Antar Kelompok B (Minat Belajar) 
2839,22

5 
1 2839,225 

22,74994
7 

4,113 

Antar Kelompok AB (Model 
Pembelajaran*Minat Belajar) 

1587,6 1 1587,6 
12,72101

2 
4,113 

Error (E) 4492,85 36 
124,8013

9 
    

Total (T) 10570,9 39       

 

Keterangan Tabel; 

JK : Jumlah Kuadrat 

DK : Derajat Kebebasan 

VAR : Nilai Variansi 

F hitung : (Nilai Variansi Antar kelompok/Nilai Variansi Error) 

F tabel : (merujuk pada tabel F dengan signivikansi  α=0,05) 

Berdasarkan tabel di atas dapat dijelaskan hasil sebagai berikut; 

a) Perbedaan pengaruh antara keterampilan berbicara bahasa Arab peserta 

didik kelas XI MAN 2 Bulukumba yang belajar dengan model 

pembelajaran bermain peran dengan yang belajar tanpa model 

pembelajaran bermain peran. 

Untuk menguji Hipotesis yang menyatakan ada perbedaan pengaruh antara 

model pembelajaran bermain peran dan model konvensional terhadap 

keterampilan berbicara bahasa Arab peserta didik di kelas XI MAN 2 Bulukumba, 

digunakan analisis variansi dua jalur.  

Berdasarkan hasil analisis ditemukan nilai varian F hitung adalah senilai 

13,23. Sedangakn nilai F tabel dengan nilai pembilang = DKA = 1, dan penyebut 

= DKE = 36, adalah 4,113. Hal ini menunjukkan bahwa nilai F hitung lebih besar 

daripada nilai F tabel.  
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Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan pengaruh 

antara keterampilan berbicara bahasa Arab peserta didik kelas XI MAN 2 

Bulukumba yang belajar dengan model pembelajaran bermain peran dengan yang 

belajar tanpa model pembelajaran bermain peran 

b) Pengaruh penggunaan model pembelajaran bermain peran dan minat 

belajar secara interaktif terhadap keterampilan berbicara bahasa Arab 

peserta didik kelas XI MAN 2 Bulukumba. 

Untuk menguji Hipotesis yang menyatakan ada perbedaan pengaruh antara 

model pembelajaran bermain peran dan model konvensional terhadap 

keterampilan berbicara bahasa Arab peserta didik di kelas XI MAN 2 Bulukumba, 

digunakan analisis variansi dua jalur.  

Berdasarkan hasil analisis ditemukan nilai varian F hitung adalah senilai 

22,7. Sedangakn nilai F tabel dengan nilai pembilang = DKA = 1, dan penyebut = 

DKE = 36, adalah 4,113. Hal ini menunjukkan bahwa nilai F hitung lebih besar 

daripada nilai F tabel.  

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa penggunaan model 

pembelajaran bermain peran dan minat belajar berpengaruh secara interaktif 

terhadap keterampilan berbicara bahasa Arab peserta didik kelas XI MAN 2 

Bulukumba.  

c) Rangkuman pengujian hipotesis 

Dengan membandingkan Fhitung dan Ftabel maka dapat diketahui 

keputusan ditolak atau diterimanya hipotesis nol atau H0. Untuk itu secara 

keseluruhan dapat dilihat rangkuman dari hasil uji statistik menggunakan uji F, 

sebagaimana tampak dalam tabel berikut ini 
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Tabel 15. Kesimpulan Hasil Penelitian 

No Hipotesis Nol F hitung F tabel 
Kesimpulan 

pada α=0,05 

 

1 

 

Tidak ada perbedaan pengaruh 

antara model pembelajaran Bermain 

Peran dan Konvensional terhadap 

keterampilan berbicara bahasa Arab 

peserta didik XI MAN 2 Bulukumba 

 

 

 

13,23 

 

 

4,113 

 

 

Ditolak 

 

2 

 

Tidak ada interaksi pengaruh antara 

model pembelajaran Bermain Peran 

dan Konvensional terhadap 

keterampilan berbicara bahasa Arab 

peserta didik XI MAN 2 Bulukumba 

  

 

 

22,7 

 

 

4,113 

 

 

Ditolak 

Dari tabel di atas dapat disimpulkan dua hal. Pertama, terdapat perbedaan 

pengaruh antara model pembelajaran Bermain Peran dan Konvensional terhadap 

keterampilan berbicara bahasa Arab peserta didik XI MAN 2 Bulukumba. 

Kedua, berdasarkan hasil analisis variansi dua jalur dapat diketahui bahwa 

terdapat pengaruh interaksi antara model pembelajaran Bermain Peran dan minat 

belajar terhadap keterampilan berbicara bahasa Arab peserta didik kelas XI MAN 

2 Bulukumba. 

4. Uji Lanjut 

Uji lanjut dilakukan untuk mengetahui sejauh mana perbedaan interaksi 

masing-masing perlakuan terhadap tiap-tiap kelompok sampel tertentu. Dalam  

penelitian ini, uji lanjut dilakukan untuk melihat perbandingan antara rata-rata 

nilai keterampilan berbicara bahasa Arab peserta didik kelas XI MAN 2 

Bulukumba yang diberi perlakuan pada kelompok minat tinggi, dan kelompok 

minat rendah.  

Jenis uji lanjut yang digunakan dalam penelitian ini adalah uji beda dengan 

uji T. Berikut disajikan tabel hasil hitung uji lanjut; 
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Tabel 16. Hasil Uji Lanjut 

No Perlakuan dan Kelompok T hitung T tabel Kesimpulan 

1 Terhadap kelompok minat tinggi 5,525 2,262 BEDA NYATA 

2 Terhadap kelompok minat rendah 0,047 2,262 TIDAK BEDA NYATA 

Adapun rincian dari tabel di atas jika dijabarkan adalah sebagai berikut; 

a) Perbedaan keterampilan berbicara bahasa Arab peserta didik kelas XI 

MAN 2 Bulukumba yang belajar dengan model pembelajaran bermain 

peran dan yang belajar tanpa model pembelajaran bermain peran pada 

kelompok peserta didik dengan minat belajar tinggi. 

Dari tabel di atas, dapat dilihat bahwa berdasarkan hasil analisis ditemukan 

nilai T hitung adalah senilai 5,525. Sedangkan nilai T tabel adalah senilai 2,262. 

Hal ini menunjukkan bahwa nilai T hitung lebih besar daripada nilai T tabel. 

Dengan demikian untuk hipotesis ini, H0 ditolak, dan yang diterima adalah H1. 

Kesimpulan, untuk perbandingan rata-rata antara keterampilan berbicara 

bahasa Arab peserta didik pada kelompok yang memiliki minat tinggi, terdapat 

BEDA NYATA. 

b) Perbedaan keterampilan berbicara bahasa Arab peserta didik kelas XI 

MAN 2 Bulukumba yang belajar dengan model pembelajaran bermain 

peran dan yang belajar tanpa model pembelajaran bermain peran pada 

kelompok peserta didik dengan minat belajar rendah.  

Dari tabel di atas, dapat dilihat bahwa berdasarkan hasil analisis ditemukan 

nilai T hitung adalah senilai 0,047. Sedangakn nilai T tabel adalah senilai 2,262. 

Hal ini menunjukkan bahwa nilai T hitung lebih kecil daripada nilai T tabel. 

Dengan demikian untuk hipotesis ini, H0 ditolak, dan yang diterima adalah H1. 

Kesimpulan, untuk perbandingan rata-rata antara keterampilan berbicara 

bahasa Arab peserta didik pada kelompok yang memiliki minat belajar rendah, 

TIDAK TERDAPAT BEDA NYATA. 

B. Pembahasan 
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Menurut KMA Nomor 183 Tahun 2019 Tentang Kurikulum PAI dan 

Bahasa Arab pada Madrasah, keterampilan berbicara bahasa Arab peserta didik 

diwakili oleh beberapa kriteria penilaian yang tercermin dalam KD atau 

kompetensi dasar. Salah satunya adalah, peserta didik harus dapat menyajikan 

hasil analisis gagasan dari teks bahasa Arab yang berkaitan dengan tema terkait 

dengan memperhatikan bentuk, makna dan fungsi dari susunan gramatikal secara 

lisan. Instrumen penelitian berupa tes lalu disusun berdasarkan kriteria tersebut 

untuk mengambil data nilai keterampilan berbicara bahasa Arab peserta didik 

pada kedua, yaitu kelas ekperimen dan kelas kontrol. 

Selama penelitian berlangsung, dapat peneliti kemukakan bahwa 

berdasarkan pengamatan terdapat kemunculan beberapa perilaku positif peserta 

didik dalam kelas eksprerimen. Peserta didik di kelas eksperimen relatif lebih 

memperhatikan jalannya pembelajaran dan lebih antusias untuk terlibat selama 

diskusi berlangsung. Hal ini dikarenakan model pembelajaran bermain peran 

memang mengkondisikan peserta didik untuk terlibat secara aktif dalam proses 

belajar mengajar di kelas. 

Pada kelas kontrol yang menggunakan model pembelajaran konvensional, 

para peserta didik terlihat kaku selama pembelajaran berlangsung dan tidak 

begitu antusias dalam menjawab setiap pertanyaan yang dilontarkan pendidik. 

Hal ini dikarenakan kondisi kelas yang muncul dalam model pembelajaran 

konvensional dengan guru sebagai pusat pembelajaran, memang tidak begitu 

memfasilitasi siswa untuk menggunakan nalar kreatifnya.   

Dalam penelitian ini, nilai keterampilan berbicara bahasa Arab peserta 

didik, menjadi variabel terikat yang akan dipengaruhi oleh dua variabel bebas, 

yaitu model pembelajaran bermain peran dan minat belajar.  
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Menurut teori belajar sosial yang dikemukakan oleh Albert Bandura, 

manusia bukan hanya belajar dari hadiah dan hukuman yang dia terima, namun 

juga dari pengamatan terhadap hadiah dan hukuman yang diterima oleh orang 

lain. Artinya, manusia bukan hanya belajar dari pengalamannya sendiri, namun 

manusia juga belajar banyak dari pengamatannya terhadap orang lain. Model 

pembelajaran Bermain Peran menyediakan ruang untuk peserta didik untuk 

melakukan pengamatan terhadap teman-temannya yang sedang meragakan peran. 

Selama proses belajar mengajar berlangsung dengan model pembelajaran 

Bermain Peran, para peserta didik dapat memperhatikan temannya yang lain 

mempraktekkan peran dan berdialog sesuai dengan tema yang ditentukan dalam 

bahasa Arab. Hal ini  membuat peserta didik juga dapat mempelajari banyak hal 

dari pengamatan. Mereka menyaksikan bagaimana cara teman mereka 

menyampaikan kalimat-kalimat tertentu, dan bisa mendapatkan ide untuk 

mengucapkannya dengan cara yang lebih baik, atau setidaknya sama baiknya. 

Satu hal baru yang ditambahkan Albert Bandura pada teori belajar 

sosialnya adalah penggunaan fungsi kognitif dalam proses pengamatan. Jadi 

selain adanya faktor eksternal berupa hadiah dan hukuman, dalam teori belajar 

sosial diakui pula adanya faktor internal yaitu fungsi kognitif yang membuat 

manusia sangat kompleks dan tak bisa disamakan satu dan lainnya. Dalam artian, 

sebuah pengalaman yang sama, jika diamati oleh orang yang berbeda, akan 

mendapatkan tafsiran yang berbeda pula. Hal ini sejalan dengan yang terjadi pada 

kelas ekprerimen yang menggunakan model pembelajaran Bermain Peran. 

Pada penelitian Nurul Daroeni, ditemukan bahwa ada sangat banyak 

metode yang dapat digunakan digunakan untuk mengasah keterampilan berbicara 

bahasa Arab peserta didik. Guru yang cakap akan selalu berusaha menemukan 

metode yang lebih baik dan sesuai untuk mengasah keterampilan berbicara 
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bahasa Arab peserta didiknya. Penemuan tersebut menuntun penelitian ini untuk 

menggunakan model belajar bermain peran dan menyelidiki dampaknya secara 

lebih detail terhadap kelompok peserta didik yang menjadi sampel. 

Para kelompok peserta didik yang diajar menggunakan model pembelajaran 

bermian peran, mereka dapat mengamati proses permainan peran atau drama 

singkat di depan kelas oleh temannya. Para peserta didik kemudian memberikan 

opini yang berbeda-beda sesuai dengan sudut pandangnya masing-masing. 

Contohnya dalam dialog yang melibatkan seseorang yang sakit tenggorokan, lalu 

guru menanyakan pada peserta didik, hal apa yang menyebabkan si pasien 

kesakitan. Salah satu peserta didik menyebutkan bahwa mungkin orang itu sakit 

tenggorokan karena banyak begadang sehingga kurang istirahat lalu 

menyebabkan tenggorokannya sakit. Sementara temannya yang lain memberi 

pendapat yang berbeda bahwa, pasien yang sama menderita sakit tenggorokan 

karena banyak merokok. 

Hal yang serupa tidak terjadi pada kelas kontrol yang menjalankan porses 

belajar mengajar menggunakan model pembelajaran konvensional, di mana para 

peserta didik hanya didikte tentang apa yang harus diketahui, dipelajari dan 

dipahami. Dengan model pembelajaran seperti ini, ruang gerak fikir para peserta 

didik menjadi sangat terbatas. Fungsi kognitif peserta didik pun tidak terpakai 

secara maksimal karena proses pengamatan yang terjadi juga sangat minim. 

Lebih banyak peserta didik hanya akan mendengarkan saja apa yang dijelaskan 

guru, lalu mencatat apa yang ada di depan tulis, dan akhirnya mengerjakan tugas-

tugas standar yang kaku. Meski tetap saja, para peserta didik yang memiliki 

minat tinggi pada mata pelajaran bahasa Arab, ternyata selalu menampilkan hasil 

yang lebih baik, daripada kelompok temannya yang memiliki minat rendah. 
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Menurut Hidi, minat memberikan pengaruh positif terhadap pembelajaran 

akademik, domain pengetahuan dan bidang studi tertentu bagi peserta didik. Hal 

ini sesuai dengan apa yang ditemui selama penelitian terhadap dua kelas, yaitu 

kelas eksperiman maupun kelas kontrol. Data nilai keterampilan berbicara bahasa 

Arab yang didapatkan menunjukkan bahwa kelompok peserta didik dengan minat 

belajar yang lebih tinggi mendapatkan nilai rata-rata 66,98 sedangkan kelompok 

peserta didik dengan minat belajar yang lebih rendah mendapatkan nilai rata-rata 

50,13. Perbedaannya tampak cukup besar, dengan nilai rata-rata kelompok 

peserta didik yang memiliki minat tinggi mengungguli nilai rata-rata kelompok 

peserta didik yang memiliki minat rendah sebesar 16,85 poin.  

Menurut Jatmiko, minat diartikan sebagai kecenderungan yang menetap, 

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

senang mempelajari materi itu. Hal ini tercermin dari representasi perseorangan 

dari setiap kelompok. Dalam penelitian ditemukan bahwa pada kelompok minat 

belajar tinggi, skor tertingginya mencapai nilai 97, sedangkan kelompok minat 

belajar rendah, skor tertingginya adalah 84. Perwakilan dari kelompok minat 

tinggi mengungguli perwakilan dari kelompok minat rendah sebanyak 13 poin. 

Hal ini menunjukkan bahwa dalam perseorangan pun, minat belajar juga sangat 

menentukan untuk mencapai keterampilan berbicara bahasa Arab yang baik. 

Lebih jauh tentang model pembelajaran bermain peran, model ini juga 

didukung oleh teori pendekatan CTL, atau pendekatan contecxtual teaching and 

learning. Dalam pendekatan ini, pembelajaran diusahakan membantu peserta 

didik untuk memahami apa yang sedang diajarkan dengan cara menghubungkan 

pelajaran tersebut dengan konteks hidup mereka. Dalam pembelajaran model 

bermain peran, guru memberikan tema dan skenario yang sering dijumpai para 

peserta didk dalam keseheariannya sehingga para peserta didik dapat lebih 
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mudah memahami materi karena merasa ada koneksi atau relasi diantaranya. 

Peserta didik terlihat lebih antusias selama pembelajaran berlangsung dan 

memberikan hasil yang lebih baik. Hal ini nampak jelas dengan melihat data 

penelitian yang terkumpul. 

Penelitian berlangsung selama tiga minggu, di mana dalam tiga minggu itu 

berasa tiga kali pertemuan proses belajar mengajar untuk setiap kelas, baik kelas 

eksperimen yaitu kelas XI IPS 2 maupun kelas kontrol, yaitu XI IPS 3. Kelas 

eksperimen ditemui pada hari selasa, sementara kelas kontrol ditemui pada hari 

rabu, sesuai dengan jadwal mata pelajaran bahasa Arab pada setiap kelas terkait. 

Sesuai dengan rancangan penelitian, pada tiap pertemuan ini, kedua kelas 

diberikan perlakukan berbeda berupa model pembelajaran yang berlainan. Pada 

kelas eksperimen diberlakukan model pembelajaran bermain peran oleh guru, 

sedangkan pada kelas kontrol diberlakukan model konvensional oleh guru yang 

sama.  

Pada pengamatan terhadap kelas eksperimen, guru melaksanakan proses 

belajar mengajar dengan model pembelajaran bermain peran dalam tahapan 

sesuai dengan yang dikemukakan oleh Hamzah B. Uno, sebagai berikut. 

Pertama pemanasan. Pada tahap ini guru mulai menerangkan tema yang 

akan digunakan dalam pembelajaran, lalu menjelaskan tentang model bermain 

peran yang akan dilaksanakan. Setelah setiap peserta didik dirasa paham dengan 

maksud yang disampaikan, guru melanjutkan ke tahap selanjutnya. 

Kedua memilih partisipan. Partisipan adalah peserta didik yang akan 

melaksanakan permainan peran atau drama singkat sesuai tema yang telah 

ditentukan. Awalnya guru menanyakan pada kelas siapa yang ingin menjadi 
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partisipan untuk mengundang antusiasme peserta didik. Setelah beberapa peserta 

didik mengacungkan tangannya, partisipan dipilih secara acak oleh guru. 

Ketiga menyiapkan pengamat. Pengawat adalah para peserta didik yang 

tidak menjadi partisipan. Guru menyiapkan para pengawat dengan menjelaskan 

apa saja yang harus mereka perhatikan dan meminta para pengamat untuk tetap 

tenang selama partisipan memainkan perannya di depan kelas. 

Keempat menata panggung. Dengan bantuan peserta didik, guru 

menyiapkan panggung secara sederhana dengan menggeser beberapa kursi dan 

meja ke depan kelas, sesuai dengan yang akan partisipan gunakan selama drama 

singkat berlangsung. 

Kelima memainkan peran. Guru mempersilahkan para peserta didik yang 

menjadi partisipan untuk maju ke depan kelas dan melakukan permainan peran 

berdasarkan skenario yang telah disiapkan bersama oleh guru dan partisipan. 

Setelah permainan peran selesai, guru meminta kelas untuk bertepuk tangan 

sebagai apresiasi pada peserta didik yang menjadi partisipan. Para partisipan 

diminta kembali ke tempat duduk masing-masing, Panggung sederhana belum 

dibongkar untuk permaianan ulang. 

Keenam diskusi dan evaluasi. Guru mulai mengajak kelas untuk 

mendiskusikan hal-hal apa saja yang menjadi pengamatan mereka dalam 

penampilan singkat tadi. Lalu guru menanyakan apa-apa saja yang dapat 

diperbaiki dalam permainan peran yang tadi dilakukan. Baik berupa tata bahasa 

yang keliru, atau kalimat yang kurang pas dengan situasi dan lain sebagainya. 

Ketujuh memainkan peran ulang. Guru memanggil partisipan berbeda yang 

juga telah ditunjuk sebelumnya, lalu memintam mereka melakukan permainan 

peran kembali berdasarkan skenario yang telah diperbaiki dalam tahap diskusi dan 
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evaluasi. Setelah permainan peran ulang selesai, guru meminta kelas untuk 

bertepuk tangan sebagai apresiasi pada peserta didik yang menjadi partisipan. Para 

partisipan diminta kembali ke tempat duduk masing-masing, panggung sederhana 

dibongkar dan kelas dikembalikan dalam bentuk semula. 

Kedelapan diskusi dan evaluasi kedua. Guru kembali mengajak para peserta 

didik berdiskusi dan mengevaluasi penampilan yang kedua. Kelas kembali riuh 

karena beberapa peserta didik tidak sabar untuk menyampaikan pendapatnya. 

Guru berusaha menenangkan kelas dan memberikan kesempatan untuk tiga 

peserta didik menyampaikan pendapatnya. 

Kesembilan berbagi pengalaman dan kesimpulan. Setelah diskusi dan 

evaluasi dirasa cukup, guru meminta para peserta didik mengeluarkan alat tulis. 

Guru lalu meminta para peserta didiki menuliskan pengalaman dan kesimpulan 

mereka terkait pembelajaran yang telah berlangsung. Setelah selesai, guru 

meminta setiap tulisan itu dikumpulkan sebagai masukan untuk pembelalajaran di 

pertemuan selanjutnya. 

Hal yang demikian berlangsung selama tiga kali pertemuan pada kelas 

eksperimen. Sedangkan pada kelas kontrol, guru mengajar seperti biasa dengan 

model pembelajaran konvensional. Pembelajaran berlangsung monoton dan tanpa 

hal-hal siginifikan yang patut diperhatikan sehingga tak banyak dapat dibahas 

terkait kelas kontrol. 

Sebelum tiga kali pertemuan yang merupakan bagian dari penelitian, telah 

dibagikan angket minat kepada setiap peserta didik untuk menilai besaran minat 

mereka sehingga bisa dibagi menjadi dua kelompok minat untuk setiap kelas. 

Yaitu kelompok minat tinggi dan kelompok minat rendah.  
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Agar sesuai dengan rancangan penelitian yang menggunakan 40 sampel atau 

20 sampel setiap kelasnya, diambillah 10 peserta didik dengan minat tertinggi dan 

10 peserta didik dengan minat terendah setiap kelasnya. Peserta didik yang tidak 

masuk dalam sampel, tetap diberikan perlakuan yang sama sepanjang penelitian 

berlangsung, sesuai dengan kelasnya masing-masing, namun datanya tidak 

digunakan dalam perhitungan hasil penelitian. 

Setelah tiga kali pertemuan pada kelas eksperimen dan kelas kontrol, 

dilakukan tes keterampilan berbicara pada setiap peserta didik. Tes keterampilan 

berbicara dilakukan oleh guru pada kelas bersangkutan menggunakan instrumen 

tes yang telah disediakan. Setiap peserta didik lalu dipanggil satu persatu 

menghadap guru untuk mengambil tesnya. Durasi setiap tes berlangsung pada 

kisaran 3-5 menit per-peserta didik. Setiap data yang terkumpul lalu diolah 

menjadi hasil penelitian. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat perbedaan pengaruh yang 

signifikan antara penggunaan model pembelajaran Bermain Peran dan model 

pembelajaran konvensional dalam pembelajaran terhadap nilai keterampilan 

berbicara bahasa Arab peserta didik kelas XI MAN 2 Bulukumba. 

Nilai keterampilan berbicara bahasa Arab peserta didik setelah melalui tes 

menunjukkan perbedaan yang signifikan antara kelas eksperimen yang 

menggunakan model pembelajaran bermain peran dan kelas kontrol yang 

menggunakan model pembelajaran konvensional. Nilai rata-rata kelompok 

peserta didik di kelas eksperimen yang diajar menggunakan model pembelajaran 

bermain peran adalah 64,98. Sedangkan nilai rata-rata peserta didik di kelas 

kontrol yang diajar menggunakan model pembelajaran bermain peran adalah 

52,13. Data ini menunjukkan bahwa rata-rata nilai keterampilan berbicara bahasa 

Arab peserta didik di kelas eksperimen, unggul 12,85 poin jika dibandingkan 
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dengan rata-rata nilai peserta didik di kelas kontrol yang diajar tanpa 

menggunakan model pembelajaran bermain peran. 

Data penelitian di atas menunjukkan bahwa memang dengan menggunakan 

model pembelajaran Bermain Peran, para peserta didik dapat mencapai hasil yang 

lebih baik selama pembelajaran. Khususnya dalam penelitian ini, adalah pada 

faktor keterampilan berbicara bahasa Arab peserta didik. 

Demikianlah gambaran secara garis besar tentang kaitan antara teori-teori 

yang telah dikemukakan dengan proses penelitian yang dilangsungkan. 

Selanjutnya dilakukan uji prasyarat untuk melihat kelayakan data dan sampel. 

Kelayakan data dilihat dengan melakukan uji normalitas, yaitu uji yang 

dilakukan untuk memastikan data telah terdistribusi secara normal. Lalu 

kelayakan sampel dilihat dengan melakukan uji homogenitas, untuk  melihat 

bahwa kedua kelompok sampel yaitu kelas eksperimen dan kelas kontrol 

merupakan dua kelompok yang serupa atau homogen sehingga tidak ada bias 

data yang dihasilkan jika menarik data dari dua kelompok tersebut.  

Hasil uji normalitas menunjukkan bahwa data telah terdistribusi secara 

normal, dan hasil uji homoegenitas juga menunjukkan bahwa kedua kelompok 

sampel adalah homogen. Dengan demikian penelitian dapat berlanjut ke uji 

hipotesis. 

Uji hipotesis yang digunakan dalam penelitian ini adalah ANAVA atau 

analisis varians dua jalur. Jumlah hipotesis yang akan dijawab dengan uji ini 

adalah dua dari empat hipotesis yang ada, lalu dua hipotesis sisanya akan dijawab 

dengan uji lanjut. 

1. Perbedaan pengaruh antara penggunaan model pembelajaran Bermain Peran 

dan model pembelajaran konvensional dalam pembelajaran terhadap nilai 
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keterampilan berbicara bahasa Arab peserta didik kelas XI MAN 2 

Bulukumba 

Hipotesis pertama dalam penelitian ini adalah, terdapat perbedaan 

pengaruh yang siginifikan antara keterampilan berbicara bahasa Arab peserta 

didik kelas XI MAN 2 Bulukumba yang belajar dengan model pembelajaran 

bermain peran dengan yang belajar tanpa model pembelajaran bermain peran. 

Hasil uji ANAVA menunjukkan bahwa memang terdapat perbedaan. Dengan 

demikian dapat dikatakan bahwa hipotesis pertama dalam penelitian ini, diterima 

atau terbukti sebagai jawaban yang benar terhadap rumusan masalah. 

Deskripsi data yang telah dijelaskan juga menunjukkan indikasi yang sama. 

Nilai rata-rata kelompok peserta didik pada kelas eksperimen yang diajar 

menggunakan model pembelajaran bermain peran memiliki perbedaan yang 

signifikan jika dibandingkan dengan nilai rata-rata kelompok peserta didk pada 

kelas kontrol yang diajar tanpa menggunakan model pembelajaran bermain peran. 

Dalam hal ini, rata-rata nilai keterampilan berbicara bahasa Arab kelas 

eksperimen lebih tinggi dari rata-rata nilai keterampilan berbicara bahasa Arab 

kelas kontrol. 

2. Pengaruh model pembelajaran bermain peran dan minat belajar secara 

bersama-sama terhadap keterampilan berbicara bahasa Arab peserta didik 

kelas XI MAN 2 Bulukumba 

Selanjutnya uji ANAVA digunakan untuk menguji hipotesis kedua yaitu; 

penggunaan model pembelajaran bermain peran dan minat belajar secara 

bersama-sama berpengaruh terhadap keterampilan berbicara bahasa Arab peserta 

didik kelas XI MAN 2 Bulukumba. Hasil penentian menunjukkan bahwa terdapat 

hubungan interaktif pada pengaruh dari model pembelajaran bermain peran, serta 

minat belajar peserta didik, dalam kaitannya untuk mempengaruhi nilai 
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keterampilan berbicara bahasa Arab peserta didik kelas XI MAN 2 Bulukumba. 

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa hipotesis kedua dalam penelitian ini, 

dapat diterima sebagai jawaban yang benar untuk rumusan masalah. 

 Data penelitian yang telah terkumpul juga mengindikasikan hal yang 

serupa. Pada tabel deskripsi data yang telah dipaparkan sebelumnya, dapat dilihat 

bahwa dua kelas peserta didik yang menjadi sampel dalam penelitian ini dapat 

dibagi menjadi empat kelompok. 1) Kelompok yang belajar dengan model 

pembelajaran bermain peran dan memiliki minat tinggi; 2) Kelompok yang 

belajar dengan model pembelajaran konvensional dan memiliki minat tinggi; 3) 

Kelompok yang belajar dengan model pembelajaran bermain dan memiliki minat 

rendah; 4) Kelompok yang belajar dengan model pembelajaram konvensional dan 

memiliki minat rendah. 

Dapat dilihat dari tabel data deskripsi bahwa nilai pada kelompok pertama, 

yaitu kelompok yang diajar dengan menggunakan model pembelajaran bermain 

peran dan memiliki minat tinggi, nilai rata-ratanya adalah, 79.70. Diikut 54,25 

untuk kelompok kedua, 50,25 untuk kelompok ketiga, dan 50,00 untuk kelompok 

keempat. Dapat dilihat dari deret nilai tersebut bahwa kelompok yang diajar 

menggunakan model pembelajaran bermain peran dan memiliki minat tinggi, 

memberi skor yang tertinngi. Kemudian untuk kelompok peserta didik yang 

memiliki minat sama-sama tinggi namun diajar tanpa menggunakan model 

pembelajaran bermain peran, ternyata menampilkan skor yang lebih rendah, 

Namun kedua kelompok tersebut tetap mendapatkan skor yang lebih tinggi 

daripada kelompok ketiga dan keempat yang sekilas menampilkan skor serupa, 

yaitu para kelompok peserta didik yang memang memiliki minat rendah terhadap 

mata pelajaran bahasa Arab berdasarkan angket yang telah disebar. 
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Pembahasan pada paragraf sebelumnya, kembali meneguhkan salah satu 

konsep dalam teori belajar sosial Alber Bandura yaitu determinisme timbal balik. 

Determinisme timbal balik menekankan adanya hubungan saling mempengaruhi 

antara tingkah laku, faktor personal dan faktor lingkungan yang terlibat dalam 

proses belajar seseorang. Dalam kasus di atas dapat dilihat bahwa tingkah laku 

diwakili oleh model pembelajaran yang digunakan guru dalam mengajar para 

peserta didik, lalu faktor personal adalah minat belajar yang telah dimiliki 

peserta didik, dan faktor lingkungan adalah nilai keterampilan berbicara bahasa 

Arab yang dihasilkan peserta didik. Ketiga hal ini saling mempengaruhi, 

sehingga ketika model pembelajaran yang digunakan bagus, lalu minat belajar 

yang dimiliki peserta didik tinggi, maka nilai keterampilan berbicara bahasa Arab 

yang diperoleh juga meningkat. Nilai ketermapilan berbicara bahasa Arab yang 

baik pada gilirannya akan semakin menambah minat belajar peserta didik, dan 

menjadi masukan pada guru untuk terus mengemebangkan model pembelajaran 

yang lebih bagus, dan akah berujung pada hasil belajar yang lebih baik lagi. 

Hal senada diungkapkan oleh Slameto, bahwa minat pada sesuatu dapat 

merupakan sesuatu yang dipelajari dan akan mempengaruhi belajar selanjutnya 

serta mempengaruhi minat-minat baru. Minat juga merupakan sesuatu yang 

terlahir dari kemauan dan tergantung pada bakat dan lingkungan. Peserta didik 

yang telah memiliki minat yang tinggi, jika diajar dengan model pembelajaran 

yang baik, akan menghasilkan nilai yang baik pula. Demikianlah yang tergambar 

dari penelitian ini, model pembelajaran bermain peran dan minat belajar, secara 

bersama-sama turut mempengaruhi nilai keterampilan berbicara bahasa Arab 

pesera didik. Dengan demikian perlu diadakan analisis lebih jauh terhadap data 

penelitian sehingga dilakukanlah uji lanjut. 
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Setelah mendapati bahwa data yang terkumpul menunjukkan hipotesis 

pertama dan kedua dapat diterima, penelitian ini dinilai dapat berlanjut ke tahap 

selanjutnya yaitu melakukan uji lanjut. Uji lanjut ini dilakukan untuk menjawab 

rumusan masalah ketiga dan keempat, sekaligus menguji keabsahan hipotesis 

ketiga dan keempat. Diterima atau ditolak. Dalam penelitian ini uji lanjut yang 

digunakan adalah uji beda dengan uji T. Uji lanjut dilakukan dalam dua tahapan 

terpisah. Yang pertama dilakukan pada kelompok dengan minat belajar tinggi, 

lalu kedua pada kelompok dengan minat belajar rendah.  

3. Perbandingan antara keterampilan berbicara bahasa Arab peserta didik 

kelas XI MAN 2 Bulukumba yang belajar dengan model pembelajaran 

bermain peran dan yang belajar tanpa model pembelajaran bermain peran, 

pada kelompok peserta didik dengan minat belajar tinggi. 

Tahap pertama dari uji lanjut, merujuk pada rumusan masalah ketiga, yaitu 

“Pada kelompok peserta didik dengan minat belajar tinggi, apakah terdapat 

perbedaan signifikan antara keterampilan berbicara bahasa Arab peserta didik 

kelas XI MAN 2 Bulukumba yang belajar dengan model pembelajaran bermain 

peran dan yang belajar tanpa model pembelajaran bermain peran?” hipotesis atau 

jawaban sementara yang diberikan adalah “pada kelompok peserta didik dengan 

minat belajar tinggi, terdapat perbedaan siginifikan antara keterampilan 

berbicara bahasa Arab peserta didik kelas XI MAN 2 Bulukumba yang belajar 

dengan model pembelajaran bermain peran dan yang belajar tanpa model 

pembelajaran bermain peran.” Jadi fokus pada hipotesis ketiga ini adalah pada 

kelompok pertama dan kedua, atau para kelompok peserta didik yang sama-sama 

memiliki minat tinggi pada mata pelajaran bahasa Arab. 

Setelah dilakukan uji lanjut, hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat 

perbedaan nilai keterampilan berbicara bahasa Arab antara kelompok satu dan 
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kelompok dua. Artinya pada kelompok peserta didik yang memiliki minat tinggi 

terhadap mata pelajaran bahasa Arab, terdapat perbedaan nilai keterampilan 

berbicara bahasa Arab, jika diberi perlakukan yang berbeda. 

Kedua kelompok memiliki minat yang sama tinggi, namun perbedaan 

antara kedua kelompok ini adalah kelompok satu diajar dengan model 

pembelajaran bermain peran, sedangkan kelompok dua diajar dengan model 

pembelajaran konvensional atau tanpa model pembelajaran bermain peran. Hal 

ini juga tercermin pada tabel deskripsi data sebagaimana pembahasana 

sebelumnya. Untuk kelompok satu, nilai rata-ratanya adalah 79,70 dan kelompok 

kedua, 54,25. Kelompok satu mengungguli kelompok dua sebesar 25.45 poin. 

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa hipotesis ketiga dapat diterima sebagai 

jawaban untuk rumusan masalah ketiga. 

Menurut Sri Yuniati, dalam penelitiannya ditemukan bahwa model 

pembelajaran bermain peran, dinilai efektif untuk meningkatkan keterampilan 

bahasa peserta didik. Hal yang serupa juga ditemukan dalam penelitian ini 

khususnya pada kelompok minat tinggi sebagaimana pembahasan sebelumnya. 

Kelompok peserta didik yang diajar dengan menggunakan model pembelajaran 

bermain peran menunjukkan nilai keterampilan berbicara bahasa Arab yang lebih 

baik dibandingkan kelompok yang diajar tanpa model pembelajaran bermain 

peran, meskipun sama-sama memiliki minat yang tinggi terhadap mata pelajaran 

bahasa Arab. 

 Menurut Puji Lestari, dalam penelitiannya ditemukan bahwa model 

pembelajaran bermain peran yang terlaksana dengan baik bukan hanya dapat 

meningkatkan hasil belajar, namun juga keseriusan, semangat dan keaktifan 

peserta didik dalam mengikuti pembelajaran. Demikian pula yang terjadi selama 

proses pembelajaran berlangsung di kelas eksperimen, meskipun hal ini tidak 
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menjadi perhatian utama dalam penelitian, karena bukan merupakan variabel 

yang diperhitungkan datanya, namun dapat menjadi masukan. Pada kelompok 

minat tinggi, para peserta didik menjadi lebih aktif bertanya, dan lebih berani 

memberikan pendapat, jika dibandingkan dengan kelompok peserta didik yang 

diajar tanpa menggunakan model pembelajaran bermain peran. 

4. Perbandingan antara keterampilan berbicara bahasa Arab peserta didik 

kelas XI MAN 2 Bulukumba yang belajar dengan model pembelajaran 

bermain peran dan yang belajar tanpa model pembelajaran bermain peran, 

pada kelompok peserta didik dengan minat belajar rendah. 

Selanjutnya untuk hipotesis keempat, kembali dilakukan uji lanjut. Adapun 

hipotesis keempat itu adalah seabagai berikut; “pada kelompok peserta didik 

dengan minat belajar rendah, tidak terdapat perbedaan siginifikan antara 

keterampilan berbicara bahasa Arab peserta didik kelas XI MAN 2 Bulukumba 

yang belajar dengan model pembelajaran bermain peran dan yang belajar tanpa 

model pembelajaran bermain peran.”. Artinya fokus penelitian untuk hipotesis ini 

adalah kelompok pesrta didik yang ketiga dan keempat, atau kelompok peserta 

didik dengan minat rendah terhadap mata pelajaran bahasa Arab. 

Hasil penelitian setelah dilakukan uji lanjut pada kelompok peserta didik 

yang memiliki minat rendah, menunjukkan tidak terdapat beda nyata. Artinya 

pada kelompok peserta didik yang memiliki minat rendah terhadap mata 

pelajaran bahasa Arab, tidak terdapat perbedaan nilai keterampilan berbicara 

bahasa Arabnya, meski diberi perlakukan yang berbeda. Baik pada peserta didik 

yang diajar dengan model pembelajaran bermain peran atau tanpa menggunakan 

model pembelajaran bermain peran, kelompok yang memiliki minat rendah tidak 

menunjukkan perbedaan nilai yang signifikan.  
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Hal yang demikian tercermin pula dari data yang terkumpul dan terpapar 

pada tabel deskripsi data. Untuk kelompok tiga, yaitu kelompok peserta didik 

yang diajar dengan menggukana model pembelajaran bermain peran dengan level 

minat rendah, nilai rata-rata keterampilan berbicara bahasa Arab yang 

ditampilkan adalah 50,25. Hanya sedikit lebih tinggi daripada nilai rata-rata 

kelompok empat, yaitu kelompok peserta didik yang diajar tanpa menggunakan 

model pembelajaran bermain peran dengan nilai 50,00. Jika dihitung nilai 

selisihnya adalah 0,25. Nilai yang sangat kecil ingin dikatakan sebuah perbedaan 

yang signifikan.  

Dapat dikatakan, kedua kelompok sebelumnya menampilkan nilai yang 

sama, meskipun diberi perlakukan berbeda. Hal yang juga sama di antara kedua 

kelompok tersebut adalah level minatnya yang rendah terhadap mata pelajaran 

bahasa Arab. Dengan demikian dapat ditarik sebuah kesimpulan bahwa minat 

yang rendah terhadapa mata pelajaran bahasa Arab akan tetap memberikan hasil 

belajar yang sama tak peduli perlakuan apapun yang diberikan. Namun 

kesimpulan ini masih merupakan kesimpulan dengan variabel yang sangat 

terbatas sehingga untuk menguji keabsahannya, diperlukan penelitian berbeda. 

Untuk sementara, dalam penelitian ini, data yang ditemukan menunjukkan bahwa 

pada kelompok minat belajar rendah, tidak terdapat beda nyata pada nilai 

keterampilan berbicara bahasa Arab. Baik pada kelompok yang diajar dengan 

model pemebalajaran bermain atau tanpa model tersebut. 

Berdasarkan pembahasan pada beberapa paragraf sebelumnya, hipotesis 

keempat dapat diterima sebagai jawaban untuk rumusan masalah keempat dalam 

penelitian ini. 

Hasil penelitian untuk dua hipotesis sebelumnya sejalan dengan penelitian 

Siti Nurhasanah yang memberikan kesimpulan bahwa minat belajar memiliki 
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pengaruh yang sangat signifikan terhadap hasil belajar peserta didik. Pada 

kelompok satu dan dua yang sama-sama memiliki minat belajar tinggi terhadap 

mata pelajaran bahasa Arab, memang terhadap perbedaan nilai yang cukup 

signifikan karena kedua kelompok mendapatkan perlakukan yang berbeda. 

Namun kedua kelompok tersebut tetap mendapatkan nilai yang lebih baik 

daripada kedua kelompok berikutnya, yaitu kelompok tiga dan empat yang sama-

sama memiliki minat rendah terhadap mata pelajaran bahasa Arab. 

Pembahasan pada beberapa paragraf sebelumnya juga memberikan kesan 

bahwa perlakukan berbeda pada kelompok peserta didik, tidak akan memberi 

efek signifikan jika tanpa didukung minat belajar yang tinggi. Perlakukan yang 

berbeda baru akan menunjukkan dampaknya, jika kelompok yang diberi 

perlakuan, juga memiliki minat yang tinggi terhadap mata pelajaran bahasa Arab. 

Dalam penelitian oleh Muslim Iqbal, ditemukan bahwa penggunaan model 

pembelajaran yang tepat dan disesuaikan dengan level minat belajar peserta didik 

akan memberikan hasil belajar yang lebih optimal. Hal yang demikian ditemukan 

pula dalam penelitian ini di mana kedua kelompk peserta didik yang diajar 

dengan model pembelajaran yang berbeda, menampilkan nilai keterampilan 

berbicara bahasa Arab yang berbeda pula.  
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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil analisis data yang telah dilakukan pada peserta didik 

kelas XI MAN 2 Bulukumba, dengan taraf signifikansi 5% (α = 0,05), maka 

dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut; 

1. Terdapat perbedaan pengaruh antara model pembelajaran Bermain 

Peran dan konvensional terhadap keterampilan berbicara bahasa Arab 

peserta didik. 

2. Terdapat interaksi pengaruh antara model pembelajaran dan minat 

belajar terhadap keterampilan berbicara bahasa Arab peserta didik. 

3. Pada kelompok peserta didik yang memiliki minat tinggi, terdapat 

perbedaan pengaruh antara model pembelajaran Bermain peran dan 

konvensional terhadap keterampilan berbicara bahasa Arab peserta 

didik. 

4. Pada kelompok peserta didik yang memiliki minat rendah, tidak 

terdapat perbedaan pengaruh antara model pembelajaran Bermain 

peran dan konvensional terhadap keterampilan berbicara bahasa Arab 

peserta didik. 

B. Implikasi 

Dalam penelitian ini ditemukan bahwa model pembelajaran yang berbeda 

akan berpengaruh terhapat keterampilan berbicara bahasa Arab peserta didik, jika 

diiringi dengan minat belajar yang tinggi. Dalam penelitian ini, terkhusus dalam 

minat belajar peserta didik pada mata pelajaran Bahasa Arab.  

Penelitian ini memiliki implikasi yang berbentuk input atau saran kepada 

dunia pendidikan, sebagai berikut; 

1. Bagi Pendidik; 
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Penelitian ini mengarah pada dua implikasi utama. Pertama, pendidik harus 

terus berinovasi dalam menemukan dan menggunakan model pembelajaran yang 

dapat meningkatkan keterampilan bahasa Arab peserta didik. 

Kedua, pendidik harus dapat meningkatkan minat belajar peserta didik agar 

peserta didik dapat menunjukkan hasil yang lebih baik dalam mata pelajaran 

Bahasa Arab. Karena seperti yang ditemukan dalam penelitian, model 

pembelajaran yang berbeda tidak memberikan pengaruh signifikan jika kelompok 

peserta didik yang dihadapi, tidak memiliki minat belajar yang tinggi, khususnya 

dalam pembelajaran bahasa Arab. 

2. Bagi Peserta Didik 

Membangkitkan minat belajar pada mata pelajaran tertentu, khususnya 

mata pelajaran Bahasa Arab, adalah tugas yang pada intinya hanya mampu 

dilaksanakan oleh peserta didik. Karena sebagaimana yang telah kita temukan 

pada kajian teori tentang minat belajar, minat tumbuh dari kemauan dan 

perhatian. 

Kemudian para peserta didik hendaknya tidak ragu untuk bertanya di saat 

pembelajaran berlangsung, atau bahkan di luar kelas ketika ada kesempatan, jika 

ditemukan selama pembelajaran berlangsung ada yang kurang dipahami, atau ada 

dari cara pendidik yang kurang sesuai dengan cara peserta didik memahami 

pembelajaran. Hal ini akan menjadi input bagi pendidik dan dapat berujung pada 

ditemukannya metode atau bahkan model pembelajaran yang lebih sesuai. 

Lalu sebagaimana hasil yang ditemukan dalam penelitian ini, minat yang 

tinggi dan model pembelajaran yang baik dapat berujung pada keterampilan 

bahasa Arab yang lebih baik pula. 

3. Pihak Sekolah; 
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Penelitian ini menunjukkan bahwa para peserta didik masih memiliki 

potensi yang dapat dimaksimalkan selama ditunjang oleh model pembelajaran 

yang inovatif dan minat belajar yang tinggi. 

Setiap model pembelajaran inovatif dari pendidik, dan peningkatan minat 

peserta didik, tentu membutuhkan dukungan dari pihak sekolah, untuk 

terwujudnya kondisi belajar yang kondusif. 

Ketersediaan sarana dan prasarana yang dapat menunjang semua hal di 

atas, diharapkan dapat berujung pada pencapaian peserta didik yang lebih baik. 

Meningkatnya kualitas pencapaian peserta didik, menunjukkan meningkatnya 

efektifitas pembelajaran yang berlangsung. Meningkatnya efektifitas 

pembelajaran, menunjukkan peningkatan kualitas sekolah secara keseluruhan. 
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LAMPIRAN 1 

INSTRUMEN TES KETERAMPILAN BERBICARA 

KISI KISI TES  

KETERAMPILAN BERBICARA BAHASA ARAB 

 

DIMENSI* INDIKATOR ITEM BOBOT 

4.3 Mendemonstrasikan tindak 
tutur menanyakan kondisi 
kesehatan, ungkapan ketika 
menjenguk orang sakit dan 
memberi saran (menjaga 
kesehatan) dengan 
memperhatikan bentuk, makna 
dan fungsi dari susunan 
gramatikal  لجر وحروف

ْ
حروف ا

 baik secara lisan maupun  العطف
tulisan. 

Peserta didik dapat mengambil pelajaran dari 
bacaan dan menjelaskannya kembali dengan 
kaidah bahasa Arab yang benar 

14, 15 15 

Peserta didik dapat memberi saran kesehatan 
menggunakan kaidah bahasa Arab yang benar 

12 10 

Peserta didik dapat memberi penjelasan 
terkait gejala sakit menggunakan kaidah 
bahasa Arab yang benar 

11, 13 10 

4.4 Menilai hasil analisis gagasan 
dari teks bahasa Arab yang 
berkaitan dengan tema:  الصحة
 ()المستشفى والصيدلية، عيادة المريض
dengan memperhatikan bentuk, 
makna dan fungsi dari susunan 
gramatikal  لجر وحروف

ْ
حروف ا

 baik secara lisan maupun العطف
tulisan. 

Peserta didik dapat mengungkapkan gagasan 
utama dari bacaan yang sesuai dengan 
menggunakan kaidah bahasa Arab yang benar 

7,5 10 

Peserta didik dapat menceritakan kembali isi 
bacaan sesuai kata-katanya sendiri dengan 
menggunakan kaidah bahasa Arab yang benar 

1,4,10 10 

Peserta didik dapat menjelaskan konteks 
bacaan menggunakan kaidah bahasa Arab 
yang benar 

8,9 10 

Peserta didik mampu mengidentfikasi fakta 
sederhana terkait bacaan dengan tepat 
menggunakan kaidah bahasa Arab yang benar 

2,3,6 5 

 

(Sumber: KMA Nomor 183 Tahun 2019 Tentang Kurikulum Pendidikan Agama Islam (PAI) dan 

Bahasa Arab Pada Madrasah) 
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RUBRIK PENSKORAN TES  

KETERAMPILAN BERBICARA BAHASA ARAB 

 

Butir Soal ke- BOBOT 

1 10 

2 5 

3 5 

4 10 

5 10 

6 5 

7 10 

8 10 

9 10 

10 10 

11 10 

12 10 

13 10 

14 15 

15 15 

TOTAL SKOR 145 
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TES KETERAMPILAN BERBICARA 

 

Jawablah pertanyaan penguji dengan bahasa Arab! 

 

 !قل ما قرأتو بكلماتك الخاصة .1
 !عدد الشخصيات الدوجودة في المحادثة؟  أشيركم  .2
 !كم عدد الدواقع الدوجودة في المحادثة؟  قائمة بالترتيب .3
 لداذا لم يذىب محمد إلى العمل؟ .4
 عتقد أن محمد كان مريضًا حقًا؟ي الوالد ما الذي جعل .5
 !بمن التقى محمد في الدستشفى؟  قائمة بالترتيب .6
 ماذا يفعل محمد في استقبال الدستشفى؟ .7
 ىل تم رفض محمد فعلًا من الدستشفى لأنو لم يكن لديو موعد؟ .8
 لمحمد إجراءات التسجيل في الدستشفى؟ موظف الدشتشفىلداذا شرح  .9

 ماذا فعل الطبيب أثناء فحص محمد؟ .11
 ما الأعراض التي عانى منها محمد أثناء مرضو؟ .11
 ماذا اقترح الطبيب على محمد لتسريع شفائو؟ .12
 لأشياء التي يمكن أن تسبب التهاب الحلق؟بناءً على القراءة ، ما ا .13
 بناءً على القراءة ، ىل التدخين مفيد للصحة؟  لداذا؟ .14
 ة؟ما ىي الدروس التي تحصل عليها بعد قراءة المحادث .51
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Bacaan; 
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LAMPIRAN 2 

ANGKET MINAT BELAJAR 

KISI KISI ANGKET  

MINAT BELAJAR BAHASA ARAB 

 

No. Aspek Indikator 
Butir 

total 
positif negatif 

1 Perasaan senang 

Pendapat peserta didik tentang pelajaran 

Bahasa Arab 
 7,8 9  3 

Perasaan peserta didik selama 

mengikuti pelajaran Bahasa Arab 
 10    1 

2 
Ketertarikan untuk 

belajar 

Respon peserta didik terhadap tugas 

yang diberikan 
  5,11   2 

Rasa ingin tahu terhadap pelajaran 

Bahasa Arab 

 16, 

18, 19 
   3 

3 
Perhatian dalam 

belajar 

Sikap dalam proses pembelajaran   2   1 

Perhatian peserta didik selama belajar di 

kelas/daring 
21  

 3, 20, 

22 
 4 

4 Motivasi belajar 

Keaktifan selama belajar di kelas  12 14   2 

Kesadaran belajar Bahasa Arab di 

rumah 
 6,15 4,17   4 

5 Pengetahuan 

Kemampuan peserta didik dalam 

menjawab pertanyaan. 
 13    1 

Kemampuan peserta didik dalam 

menjelaskan pelajaran kembali sesuai 

pemahaman yang baik 

 1    1 

  total 22  
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RUBRIK PENSKORAN ANGKET  

MINAT BELAJAR BAHASA ARAB 

 

Kriteria 
Skor Pernyataan 

Positif Negatif 

Sangat Sering 4 1 

Sering 3 2 

Jarang 2 3 

Sangat Jarang 1 4 
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ANGKET MINAT BELAJAR BAHASA ARAB 

PESERTA DIDIK 

 Identitas Responden 

Nama : 

Kelas : 

Hari/Tanggal : 

 Petunjuk Pengisian 

1. Angket terdiri dari 22 pernyataan.  

2. Bacalah baik-baik setiap pernyataan sebelum memberikan respon. 

3. Berikan tanda cek () pada kolom yang sesuai dengan apa yang anda 

alami/rasakan. 

4. Petunjuk arti kolom; 

SS : Sangat Sering 

S : Sering 

J : Jarang 

SJ : Sangat Jarang 

 

No. Pernyataan 
Pilihan Jawaban 

SS S J SJ 

1 
Saya mampu menjelaskan kembali pelajaran yang telah saya 

dapatkan sesuai kata-kata saya sendiri. 
        

2 
Kadang saya berbincang dengan teman saat mata pelajaran Bahasa 

Arab berlangsung 
        

3 
Saya tidak begitu memperhatikan apa yang dijelaskan guru Bahasa 

Arab jika tidak terkait dengan tugas 
        

4 
Saya tidak pernah terpikir untuk membuka-buka kembali buku 

Bahasa Arab saya di luar mata pelajaran 
        

5 
Saya akan mengerjakan tugas jika ada teman yang sudah selesai lebih 

dulu 
        

6 
Di waktu senggang, kadang saya mempelajari kembali buku pelajaran 

Bahasa Arab saya. 
        

7 
Saya merasa senang belajar Bahasa Arab karena menggunakan tata 

bahasa yang unik 
        

8 
Saya merasa Soal-soal Bahasa Arab selalu menarik untuk 

diselesaikan 
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9 
Saya merasa Bahasa Arab adalah mata pelajaran yang rumit karena 

banyak kosa kata asing 
        

10 
Saya merasa waktu cepat berlalu ketika belajar Bahasa Arab karena 

saya menikmatinya 
        

11 Saya merasa terbebani ketika mendapat tugas Bahasa Arab         

12 Saya selalu memberikan pendapat selama diskusi         

13 Saya selalu menjawab pertanyaan guru Bahasa Arab dengan benar         

14 
Saya lebih senang melihat teman berdiskusi daripada ikut terlibat 

secara aktif 
        

15 
Saya mempelajari materi Bahasa Arab sebelum guru saya 

membahasnya di kelas 
        

16 
Saya berusaha bertanya kepada guru agar mampu menjawab tugas 

dengan baik 
        

17 Saya tidak pernah melakukan latihan soal di rumah         

18 
Saya senang membaca berita/artikel yang berkaitan dengan Bahasa 

Arab 
        

19 
Saya selalu membandingkan pernyataan guru dengan sumber belajar 

lainnya 
        

20 
Saya tidak terlalu memperdulikan penjelasan guru jika materinya  

sulit 
        

21 
Saya selalu membuka file video, gambar, dan soal yang dikirimkan 

oleh guru dan teman di grup WA kelas. 
        

22 Saya mencermati grup WA kelas hanya untuk melakukan absen         
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LAMPIRAN 3 

FOTO DOKUMENTASI PEMBELAJARAN DI KELAS EKSPERIMEN
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LAMPIRAN 4 

FOTO DOKUMENTAI PEMBELAJARAN DI KELAS KONTROL 
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LAMPIRAN 5 

OLAH ANGKET MINAT 

KELAS 
EKSPERIMEN 

                   

                     

 

10 MINAT 
TERTINGGI 

                  

no 
nama 

(inisial) 

butir angket 

jumlah 1 3 4 6 8 10 16 17 18 2 5 7 9 11 12 13 14 15 

^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ V V V V V V V V V 

1 AD 3 4 4 4 4 3 4 3 4 4 2 3 2 3 4 3 3 3 60 

2 NI 3 3 4 4 4 4 4 3 4 3 3 3 2 3 4 2 3 3 59 

3 AA 3 3 4 4 4 4 4 3 4 3 3 3 2 3 4 1 3 3 58 

4 TN 2 4 3 4 4 4 4 3 4 3 3 2 2 3 4 2 4 2 57 

5 MW 2 4 4 4 4 3 3 3 3 2 2 3 1 4 3 2 3 4 54 

6 HR 2 4 3 3 4 3 3 2 3 3 2 3 3 2 2 3 4 4 53 

7 FF 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 53 

8 AN 2 4 3 3 4 3 3 3 4 3 2 3 2 1 3 2 4 4 53 

9 WN 3 4 3 3 4 4 3 3 4 3 2 3 2 2 2 2 2 3 52 

10 NN 2 4 3 3 4 3 3 3 3 3 2 3 3 3 2 2 3 3 52 
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10 MINAT 
TERENDAH 

no 
nama 

(inisial) 

butir angket 

jumlah 1 3 4 6 8 10 16 17 18 2 5 7 9 11 12 13 14 15 

^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ V V V V V V V V V 

1 MA 2 4 4 4 3 4 4 4 4 2 2 2 2 1 1 1 3 3 50 

2 FFI 3 4 3 3 3 3 2 3 3 3 2 3 3 3 2 2 2 3 50 

3 MM 2 4 3 3 4 3 3 2 3 2 3 3 2 3 2 2 3 3 50 

4 MI 2 3 3 3 4 3 3 2 3 2 3 3 2 3 2 3 3 2 49 

5 RQ 2 4 3 3 3 2 4 3 3 2 3 3 2 3 2 3 3 1 49 

6 NL 2 3 3 3 3 3 3 2 3 4 2 3 2 3 2 2 3 3 49 

7 MJ 2 4 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 2 2 2 2 3 3 48 

8 RI 3 4 2 1 2 1 1 1 2 3 4 4 3 3 4 4 3 3 48 

9 PA 3 3 3 2 3 4 3 3 4 3 2 3 1 1 3 2 3 1 47 

10 AAH 2 3 2 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 3 2 3 3 46 
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KELAS KONTROL 
                   

                     

 

10 MINAT TERTINGGI 
 

 
 

                 

no nama (inisial) 

butir angket 

jumlah 1 3 4 6 8 10 16 17 18 2 5 7 9 11 12 13 14 15 

^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ V V V V V V V V V 

1 NA 3 4 4 3 4 3 3 3 4 3 3 4 2 4 4 3 4 4 62 

2 MZ 3 4 4 3 4 4 3 3 3 2 3 3 3 3 2 3 3 4 57 

3 PH 3 4 4 4 4 4 3 2 2 4 3 4 1 1 3 2 4 4 56 

4 SH 3 4 3 3 1 3 3 3 2 4 4 3 3 2 2 4 4 3 54 

5 MZH 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 53 

6 FA 3 3 4 3 3 3 3 2 3 1 4 3 2 3 2 3 4 4 53 

7 AP 3 4 4 3 4 3 3 3 3 2 2 3 2 2 3 2 3 3 52 

8 FR 3 3 4 3 4 4 3 2 3 2 2 3 2 3 3 2 3 2 51 

9 SS 3 4 4 3 4 3 4 3 3 3 2 3 2 1 2 1 3 3 51 

10 HT 3 3 3 3 4 3 3 3 3 2 2 3 2 3 3 2 3 3 51 
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10 MINAT TERENDAH 
 

no nama (inisial) 

butir angket 

jumlah 1 3 4 6 8 10 16 17 18 2 5 7 9 11 12 13 14 15 

^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ V V V V V V V V V 

1 EW 3 4 3 4 3 4 3 3 3 2 1 3 1 2 3 3 4 2 51 

2 NAU 3 4 3 4 3 3 3 4 3 2 2 2 2 3 2 1 3 4 51 

3 MN 2 2 3 3 4 4 4 3 3 2 3 3 2 2 2 2 2 3 49 

4 AAS 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 2 2 3 2 3 3 49 

5 NH 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 2 2 3 2 3 3 49 

6 MIS 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 2 2 2 2 3 2 48 

7 AF 3 3 3 3 4 3 3 3 3 2 2 3 2 2 2 2 3 2 48 

8 AM 2 3 3 3 4 4 3 2 3 3 2 3 2 2 2 3 1 2 47 

9 AM 3 3 3 2 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 3 2 3 3 47 

10 RF 2 3 3 2 4 3 2 2 3 2 2 3 2 2 2 2 3 3 45 
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LAMPIRAN 6 

HASIL TES KETERAMPILAN BERBICARA 

KELAS EKSPERIMEN 
  MINAT TINGGI 
  

no nama nilai minat nilai keterampilan 

1 AD 60 97 

2 NI 59 78 

3 AA 58 50.5 

4 TN 57 43 

5 MW 54 63 

6 HR 53 65.5 

7 FF 53 73 

8 AN 53 63 

9 WN 52 43 

10 NN 52 68 

  
 MINAT RENDAH 

  

no nama nilai minat nilai keterampilan 

1 MA 50 45 

2 FFI 50 60 

3 MM 50 40 

4 MI 49 47.5 

5 RQ 49 50 

6 NL 49 62.5 

7 MJ 48 62.5 

8 RI 48 35 

9 PA 47 45 

10 AAH 46 55 
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KELAS KONTROL 
  MINAT TINGGI 
  

no nama nilai minat 
nilai 

keterampilan 

1 NA 62 42.5 

2 MZ 57 65.0 

3 PH 56 55.0 

4 SH 54 65.0 

5 MZH 53 60.0 

6 FA 53 60.0 

7 AP 52 67.5 

8 FR 51 47.5 

9 SS 51 32.5 

10 HT 51 47.5 

  
 MINAT RENDAH 

  

no nama nilai minat 
nilai 

keterampilan 

1 EW 51 59.0 

2 NAU 51 51.5 

3 MN 49 84.0 

4 AAS 49 49.0 

5 NH 49 46.5 

6 MIS 48 34.0 

7 AF 48 46.5 

8 AM 47 39.0 

9 AM 47 51.5 

10 RF 45 39.0 

 

 

 


