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ABSTRAK 

Nama : Hasmianti 

NIM : 20200119031 

Judul : Problematika Guru Bahasa Arab dalam Meningkatkan Motivasi 
Belajar Bahasa Arab Peserta Didik Kelas VII MTs. Yapis 
Polewali Mandar 

 

 Penelitian ini membahas tentang problematika guru Bahasa Arab 
dalam meningkatkan motivasi belajar Bahasa Arab peserta didik kelas VII 
MTs. Yapis Polewali Mandar. Tujuan penelitian ini adalah 1) mengetahui 
problematika yang dihadapi guru Bahasa Arab dalam meningkatkan motivasi 
belajar Bahasa Arab peserta didik kelas VII MTs. Yapis Polewali Mandar; 2) 
mengetahui upaya guru Bahasa Arab dalam meningkatkan motivasi belajar 
Bahasa Arab peserta didik kelas VII MTs. Yapis Polewali Mandar. 

 Upaya mengetahui problematika yang dihadapi guru bahasa Arab 
tersebut, penulis menggunakan penelitian kualitatif dengan teknik 
pengumpulan data yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi. Adapun 
informan kunci dalam penelitian ini adalah guru bahasa Arab dan peserta 
didik kelas VII MTs. Yapis Polewali Mandar. 

Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa: 1) problematika yang 
dihadapi guru Bahasa Arab dalam meningkatkan motivasi belajar Bahasa 
Arab peserta didik: problematika internal kaitannya dengan metode yang 
digunakan oleh guru kurang variatif. Adapun problematika eksternal 
berkaitan dengan minimnya kemampuan dasar berbahasa Arab, kurangnya 
disiplin, rendahnya keingintahuan dalam proses belajar, kurangnya 
perhatian dan waktu dari orang tua, dan keterbatasan interaksi antar guru 
dengan peserta didik. Selain itu guru menghadapi tantangan tidak 
tersedianya media yang bisa dimanfaatkan dalam pembelajaran yang dapat 
membantu menarik dan membangkitkan jiwa semangat serta memunculkan 
minat belajar peserta didik; 2) upaya guru Bahasa Arab dalam meningkatkan 
motivasi belajar peserta didik yaitu: menanamkan kepada peserta didik akan 
pentingnya belajar Bahasa Arab sebagai dasar memahami Al-Qur’an. 

Implikasi dalam penelitian ini: pertama, sekolah menyadari minimnya 
fasilitas yang ada sehingga dapat menyediakan sarana yang dibutuhkan 
dalam rangka mengefektifkan pembelajaran untuk mencapai tujuan 
pembelajaran. Kedua, wali murid peserta didik menyadari kurangnya waktu 
dan perhatian terhadap anak sehingga menjalin hubungan kerja sama yang 
baik dengan guru dalam memantau perkembangan peserta didik baik di 
sekolah maupun di luar sekolah. Ketiga, guru menyadari untuk menggunakan 
metode yang lebih variatif dalam pembelajaran Bahasa Arab. 
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BAB 1  

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Belajar adalah proses atau upaya yang dilakukan setiap individu yang 

membawa perubahan tingkah laku, baik dalam bentuk pengetahuan, 

keterampilan maupun sikap. Seseorang telah dianggap belajar sesuatu jika 

dia dapat menunjukkan perubahan tingkah lakunya.1 Arti belajar adalah 

suatu proses perubahan kepribadian seseorang di mana perubahan tersebut 

dalam bentuk peningkatan kualitas perilaku, seperti peningkatan 

keterampilan, pengetahuan, daya pikir, sikap, pemahaman, dan kemampuan 

lainnya.2 Belajar tidak lain adalah aktivitas yang dilakukan oleh individu 

sebagai bentuk dari pengalaman yang telah didapati. 

Proses belajar mengajar memiliki dua peran penting yakni guru dan 

peserta didik. Peran terpenting dalam proses belajar mengajar yaitu peran 

sebagai seorang guru. Guru umumnya merujuk sebagai pendidik profesional 

dengan tugas utama untuk mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, 

melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik. Guru yang baik ialah guru 

yang selalu ingin memberikan yang terbaik kepada peserta didiknya. Karena 

itu mereka ingin selalu belajar dan berusaha meningkatkan kualifikasi 

kependidikannya. Mereka juga berusaha menuangkan ide-idenya baik 

melalui tulisan maupun tingkah lakunya. Mereka tidak ingin ketinggalan 

pengetahuan dan keterampilan dari peserta didiknya, yang bisa saja lebih 

                                                           

1Ahdar Djamaluddin dan Wardana, Belajar dan Pembelajaran (Cet I; Parepare: CV. 
Kaaffah Learning Center, 2019), h. 6.  

2Nurlina Ariani, dkk., Belajar dan Pembelajaran (Cet I; Bandung: Widin Bhakti 
Persada, 2022), h. 1-2.  
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memiliki fasilitas dalam mendukung perluasan wawasan dan keahliannya.3 

Guru berperan sebagai suri teladan dan contoh bagi peserta didik dari segi 

perilaku dan tindakannya, sebab menjadi seorang guru tidaklah mudah 

karena guru yang baik adalah yang profesional.4 Kegiatan proses 

pembelajaran di kelas tidak akan terjadi tanpa adanya guru dengan peserta 

didik. 

Peserta didik merupakan individu yang memiliki potensi untuk 

berkembang, di mana mereka berkesempatan mengembangkan potensinya 

melalui bidang pendidikan.5 Peserta didik yang baik adalah yang mampu 

menggapai cita-cita dan harapan yang diinginkan. Melalui bakat, minat, dan 

kemampuannya ia dapat tumbuh dan berkembang baik dalam menerima 

pelajaran yang diberikan oleh pendidiknya terutama dalam pembelajaran 

bahasa Arab.  

Bahasa Arab merupakan bahasa Al-Qur’an yang digunakan oleh kaum 

muslimin. Bahasa Arab dan Al-Qur’an merupakan suatu kesatuan yang tidak 

dapat dipisahkan satu sama lain. Sebagaimana Allah swt. berfirman dalam 

QS. Yusuf/12: 2. 

زَلۡنٰهُ قُ رۡءٰنًا عَرَبيًِّا لَّعَلَّكُمۡ تَ عۡقِلُوۡنَ } {2انَ ۡ  اِنًَّا  
Terjemahnya:  

“Sesungguhnya kami menurunkannya berupa Al-Qur’an dengan 
berbahasa Arab, agar kamu mengerti.”6 

                                                           
3Bukran, “Problematika Guru PAI dalam Meningkatkan Motivasi Belajar Siswa pada 

Mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam Kelas XI di SMA Negeri 1 Jonggat Lombok Tengah”, 
Skripsi, (Mataram: Fak. Tarbiyah dan Keguruan UIN Mataram, 2017), h. 1. 

4Azizul Hakim, “Pendekatan Sistem Pembelajaran Bahasa Arab”, Shaut Al-‘Arabiyah 
9, no. 2 (12-2021): h. 177. 

5M. Ramli, “Hakikat Pendidikan dan Peserta Didik”, Tarbiyah Islamiyyah 5, no. 1 
(2015): h. 68.  

6Kementrian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahannya, h. 235. 
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Bahasa Arab merupakan salah satu bahasa asing yang belakangan ini 

banyak ditekuni oleh masyarakat khususnya kaum muslim untuk dipelajari 

dan ditela’ah, baik yang berorientasi pada pendekatan normatif dan spiritual 

dengan keyakinan bahwa bahasa Arab adalah bahasa agama karena Al-

Qur’an diturunkan dengan bahasa Arab yang patut dikaji secara mendalam 

untuk mengetahui kajian historis dan keestetikannya.7 Di antara bahasa-

bahasa yang ada bahasa Arab merupakan suatu bahasa yang akan tetap 

terjaga keasliannya.  

Menyadari akan urgensi bahasa Arab, sebagian negara sudah mulai 

terlihat perkembangan pengajaran bahasa Arabnya, salah satunya adalah 

negara Indonesia dengan penduduk muslim terbesar di dunia.8 Pentingnya 

bahasa Arab dalam kehidupan sehari-hari kita, selain menjadi bahasa agama, 

bahasa Arab juga merupakan bahasa pemersatu bangsa sebagai alat 

komunikasi untuk menghubungkan kita dengan negara lain. 

Perkembangan bahasa Arab sangat pesat khusunya di Indonesia. 

Dahulu pembelajaran bahasa Arab hanya dapat kita jumpai pada pondok 

pesantren atau sekolah bernuansa keagamaan seperi madrasah, tetapi 

sekarang pembelajaran bahasa Arab dapat kita jumpai di mana saja bahkan 

di sekolah-sekolah umum. Karena itu kemampuan bahasa Arab tetap eksis 

sampai sekarang disebabkan oleh posisinya sebagai bahasa yang dipilih oleh 

Allah sebagai bahasa kitab suci Al-Qur’an dan sebagai bahasa agama.9 Hal ini 

menjadikan bahasa Arab sangat penting diajarkan di sekolah karena bahasa 

Arab menjadi salah satu bahasa pengantar bagi seseorang dalam 

                                                           
7Taufik, Pembelajaran Bahasa Arab MI, (Surabaya : 2011), h. 1. 

8M. Yusuf T. dan Musdalifah “Peningkatan Mahaarah Al-Kalam melalui Thariqah Al-
Muhaadatsah dalam Bahasa Arab”, Auladuna 1, no. 1 (2014): h. 16. 

9Abd Wahab Rosyidin dan Mamlu’atul Ni’mah, Memahami Konsep Dasar 
Pembelajaran Bahasa Arab (Cet. 1; UIN-Maliki Press, 2011), h. 4. 
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mempelajari agama khususnya agama Islam, terlebih penduduk Indonesia 

mayoritas memeluk agama Islam.  

Bahasa Arab mempunyai empat keterampilan. Keterampilan tersebut 

adalah keterampilan dalam mendengar (maharah istima’), keterampilan 

berbicara (maharah kalam), keterampilan membaca (maharah qira’ah), dan 

keterampilan menulis (maharah kitabah). Dari sini dapat dilihat bahwa 

belajar bahasa Arab tidak semudah belajar bahasa ibu, pengajar dan 

pembelajar akan menghadapi problematika dalam mengajar dan belajar 

bahasa Arab. Melihat betapa pentingnya bahasa Arab, dalam mempelajarinya 

hendaknya memiliki motivasi yang tinggi. Dalam hal ini guru bahasa Arab 

berperan sebagai motivator, yang mana guru perlu memiliki keterampilan 

dalam mendorong motivasi peserta didik. 

Motivasi adalah perubahan energi dalam diri seseorang yang ditandai 

dengan munculnya “feeling”.10 Tanpa adanya motivasi maka individu tidak 

akan melakukan aktivitas yang akan dikerjakan. Guru setidaknya memiliki 

kemampuan untuk bisa membuat peserta didik termotivasi dalam mengikuti 

proses belajar mengajar. 

Motivasi tidak lepas dari seorang motivator yang tidak lain adalah 

guru. Namun membangkitkan motivasi belajar peserta didik tidaklah mudah. 

Untuk itu guru perlu mengenal peserta didik lebih jauh untuk 

menghubungkan pelajaran dengan kebutuhan dan minat peserta didik. 

Dalam hal ini guru dapat menggunakan berbagai macam cara dalam 

meningkatkan motivasi belajar peserta didik. Belajar di sekolah merupakan 

kegiatan yang berlangsung cukup lama dan membutuhkan waktu yang relatif 

panjang. Proses pembelajaran menuntut kesungguhan, ketekunan, dan 

                                                           
10Sardiman, Interaksi dan Motivasi Belajar Mengajar (Jakarta: PT Raja Grafindo 

Persada, 2014), h. 73. 



5 
 

 
 

kesabaran. Oleh karena itu tidak dapat dipungkiri apabila peserta didik 

merasa bosan, tidak konsentrasi, yang disebabkan kurangnya motivasi dalam 

belajar.  

Berdasarkan wawancara awal, penulis menemukan data bahwa di 

MTs. Yapis Polewali Mandar, yang menjadi problematika dalam 

menumbuhkan motivasi belajar peserta didik yaitu karena tidak tersedianya 

media pembelajaran bahasa Arab, kurangnya interaksi antara guru dan 

peserta didik, serta kurangnya kedisiplinan peserta didik. 

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis melakukan penelitian 

dengan judul “Problematika Guru Bahasa Arab dalam Meningkatkan Motivasi 

Belajar Bahasa Arab Peserta Didik Kelas VII MTs. Yapis Polewali Mandar”. 

B. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus 

1. Fokus Penelitian 

Dalam penelitian ini penulis dapat memfokuskan masalah terlebih 

dahulu agar tidak terjadi adanya perluasan masalah. Adapun fokus dari 

penelitian ini yaitu problematika guru bahasa Arab dalam meningkatkan 

motivasi belajar bahasa Arab peserta didik kelas VII MTs Yapis Polewali 

Mandar. 

2. Deskripsi Fokus 

Berdasarkan fokus penelitian tersebut, penulis merumuskan deskripsi 

fokus untuk menghindari terjadinya kekeliruan penafsiran pembaca. Oleh 

karenanya penulis merumuskan deskripsi fokus dari penelitian ini. 

Problematika yang dihadapi oleh seorang guru bukan sesuatu yang dapat 

dilupakan dan dibiarkan begitu saja, tetapi hal yang harus kita akui sebagai 

salah satu proses penyempurnaan menuju pembelajaran yang efektif. 

Adapun meningkatkan motivasi belajar peserta didik itu tidak lepas dari 
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problematika yang dihadapi oleh guru. Problematika itu sendiri ada dua yaitu 

problem internal yang berasal dari dalam diri seorang guru, dan problem 

eksternal yang berasal dari luar diri seorang guru. 

C. Rumusan Masalah 

1. Apa saja problematika yang dihadapi guru Bahasa Arab dalam 

meningkatkan motivasi belajar Bahasa Arab peserta didik kelas VII 

MTs. Yapis Polewali Mandar? 

2. Bagaimana upaya guru Bahasa Arab dalam meningkatkan motivasi 

belajar Bahasa Arab peserta didik kelas VII MTs. Yapis Polewali 

Mandar? 

D. Kajian Pustaka  

Penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Kamil Tsalis, dengan judul 

“Problematika yang Dihadapi Guru Bahasa Arab dalam Meningkatkan Minat 

Belajar Al-Qira’ah Siswa Kelas VIII Putra di MTs. Ali Maksum Pondok 

Pesantren Krapyak Yogyakarta”. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ada 

beberapa problematika yang dihadapi oleh guru bahasa Arab untuk 

meningkatkan minat belajar al-qira’ah diantaranya: kurangnya perhatian 

peserta didik terhadap guru, kurangnya perhatian peserta didik terhadap 

materi yang diajarkan oleh guru, adanya peserta didik yang bermain sendiri 

terutama peserta didik yang duduk dibangku belakang, kesibukan peserta 

didik dengan tugas-tugas pelajaran yang lainnya, adanya peserta didik yang 

masih ketiduran, dan adanya peserta didik yang kurang keras dalam 

membaca teks bahasa Arab.11 Persamaan antara penelitian di atas dengan 

peneltian ini adalah sama-sama membahas tentang problematika guru 

                                                           
11Muhammad Kamil Tsalis, “Problematika yang Dihadapi Guru Bahasa Arab dalam 

Meningkatkan Minat Belajar Al-Qira’ah Siswa Kelas VIII Putra di MTs. Ali Maksum Pondok 
Pesantren Krapyak Yogyakarta”, Skripsi, (Yogyakarta: Fak. Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN 
Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2013). 
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bahasa Arab. Adapun perbedaannya dalam penelitian yang dilakukan oleh 

Muhammad Kamil Tsalis fokus kepada meningkatkan minat belajar al-qira’ah 

siswa kelas VIII putra di MTs. Ali Maksum pondok pesantren krapyak 

Yogyakarta. 

Penelitian yang dilakukan oleh Khusnul Khotimah, dengan judul 

“Peran Guru dalam Meningkatkan Motivasi Pembelajaran IPA Kelas IV Di SDN 

2 Purwodadi Di Masa Pandemi COVID-19”. Hasil penelitian ini menunjukkan 

bahwa ada beberapa peran yang dilakukan oleh guru, diantaranya: guru 

sebagai fasilitator, guru sebagai pengarah/director, guru sebagai transmiter, 

dan guru sebagai motivator. Adapun kendala yang dialami yaitu: 

keterbatasan interaksi antar guru dengan peserta didik, dan lingkungan yang 

kurang mendukung.12 Persamaan antara penelitian di atas dengan penelitian 

saat ini adalah membahas tentang meningkatkan motivasi belajar dan 

pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan kualitatif. Adapun 

perbedaannya terletak pada objek penelitian yaitu di mata pelajarannya. 

Penelitian yang dilakukan oleh Bukran, dengan judul “Problematika 

Guru PAI dalam Meningkatkan Motivasi Belajar Siswa pada Mata Pelajaran 

Pendidikan Agama Islam Kelas XI di SMA Negeri 1 Jonggat Lombok Tengah 

Tahun Pelajaran 2017”. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa 

problematika yang dialami atau ditemui oleh guru PAI dalam meningkatkan 

motivasi belajar siswa yaitu: kurangnya penguasaan metode oleh guru, 

kurang pemberian pujian, minimnya guru dalam menampilkan gerak tubuh 

yang menyenangkan, pemberian hadiah dan pemberian tugas.13 Persamaan 

                                                           
12Khusnul Khotimah, “Peran Guru dalam Meningkatkan Motivasi Pembelajaran IPA 

Kelas IV Di SDN 2 Purwodadi Di Masa Pandemi COVID-19”, Skripsi, (Metro: Fak. Tarbiyah 
Ilmu Keguruan IAIN Metro, 2021). 

13Bukran, “Problematika Guru PAI dalam Meningkatkan Motivasi Belajar Siswa pada 
Mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam Kelas XI di SMA Negeri 1 Jonggat Lombok Tengah”, 
Skripsi, (Mataram: Fak. Tarbiyah dan Keguruan UIN Mataram, 2017). 
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antara penelitian di atas dengan penelitian ini adalah sama-sama membahas 

tentang problematika guru dalam meningkatkan motivasi belajar siswa dan 

pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan kualitatif. Adapun 

perbedaannya terdapat pada objeknya yaitu di mata pelajarannya. 

E. Tujuan Penelitian 

 Adapun tujuan yang dingin dicapai dalam penelitian ini adalah 

sebagai berikut:  

1. Untuk mengetahui problematika yang dihadapi guru bahasa Arab 

dalam meningkatkan motivasi belajar bahasa Arab peserta didik kelas 

VII MTs. Yapis Polewali Mandar. 

2. Untuk mengetahui upaya guru bahasa Arab dalam meningkatkan 

motivasi belajar bahasa Arab peserta didik kelas VII MTs. Yapis 

Polewali Mandar. 

F. Manfaat Penelitian 

Berdasarkan isi dari penelitian ini, maka hasil dari penelitian 

mempunyai makna atau manfaat baik secara teoretis maupun secara praktis, 

antara lain: 

1. Secara Teoretis 

a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai referensi dan 

bahan  bacaan yang bermanfaat sehingga memberikan kontribusi dalam 

menumbuhkan motivasi belajar peserta didik khususnya dalam pelajaran 

bahasa Arab. 

b. Dari hasil penelitian ini diharapkan pendidik dapat mengembangkan 

kemampuan menumbuhkan motivasi belajar peserta didik dalam proses 

pembelajaran bahasa Arab sehingga proses belajar mengajar menjadi 

menarik dan lebih berkualitas. 



9 
 

 
 

2. Secara Praktis 

a. Kepala sekolah, diharapkan dapat memberikan masukan pada pendidik 

khususnya guru bahasa Arab sesuai dengan yang diharapkan. 

b. Bagi guru, dapat dijadikan acuan dalam mengembangkan keterampilan 

meningkatkan atau menumbuhkan motivasi belajar peserta didik agar 

termotivasi terutama dalam pelajaran bahasa Arab. 

c. Bagi Peneliti lain, diharapkan agar dapat dijadikan sebagai pedoman 

dalam mengungkapkan permasalahan yang dihadapi dalam kegiatan 

pembelajaran. 
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BAB II 

TINJAUAN TEORETIS 

A. Konsep Problematika  

1. Pengertian Problematika 

Menurut kamus besar bahasa Indonesia kata problematika berarti 

persoalan atau masalah. Sedangkan kata problematika merupakan masalah 

yang masih dapat dipecahkan.1 Problematika berarti suatu kesenjangan 

antara impian serta realitas, yang membutuhkan penyelesaian atau 

pemecahan.2 Sedangkan guru memiliki tanggung jawab dalam mentransfer 

ilmu pengetahuan kepada peserta didik, membimbing, dan membentuk 

kepribadian peserta didik. Problematika merupakan masalah yang sedang 

dihadapi oleh individu. Jika dikaitkan dalam proses pembelajaran maka tidak 

menutup kemungkinan seorang guru atau pendidik akan mengalami adanya 

hambatan dalam proses belajar. 

 Problematika guru ditandai dengan suatu kondisi dalam proses 

mengajar yang belum dapat dipecahkan oleh seorang guru dalam kegiatan 

mengajarnya atau mentransfer ilmu kepada peserta didik. Hal ini bisa saja 

disadari atau tidak disadari dengan demikian guru tersebut mengalami 

problematika dalam pembelajaran yang dapat menghambat tercapainya hasil 

belajar peserta didik. Guru yang memiliki problematika sudah pasti 

mengalami adanya kesulitan. Dengan demikian yang dimaksud dengan 

problematika guru dalam pembelajaran adalah suatu masalah atau kendala-

kendala yang sedang dihadapi oleh guru dalam proses pembelajaran 

                                                           
1Kamus Besar Bahasa Indonesia Online, https://kbbi.web.id/masalah.  

2Sujian Harto, “Problematika Guru Pendidikan Agama Islam dalam Meningkatkan 
Motivasi Belajar Siswa di Era Pandei Covid-19 pada Mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam 
di Sekolah Menengah Atas Negeri 5 Seluma”, Skripsi, (Bengkulu: Fak. Tarbiyah dan Tadris 
IAIN Bengkulu, 2020), h. 9. 

https://kbbi.web.id/masalah
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Kesulitan yang dihadapi oleh seorang guru bukan sesuatu yang dapat 

dibiarkan dan dilupakan begitu saja, akan tetapi hal yang harus kita akui 

sebagai salah satu proses penyempurnaan menuju pembelajaran yang efektif, 

sesuatu yang harus diantisipasi, diperbaiki, dan ditemukan solusinya. Ada 

beberapa kesulitan yang kadang dialami oleh seorang guru yaitu : 

a. Kesulitan dalam melayani setiap perbedaan individu dari peserta didik. 

b. Kesulitan dalam menemukan metode pengajaran. 

c. Kesulitan dalam menanamkan motivasi pada peserta didiknya. 

d. Kesulitan membimbing belajar peserta didik. 

e. Kesulitan dalam menetapkan pelajaran yang cocok bagi peserta didik. 

f. Kesulitan memperoleh sumber dan alat pengajaran. 

g. Kesulitan dalam mengadakan evaluasi. 

h. Kesulitan dalam mengatur waktu efektif mengajar.3 

Dari beberapa kesulitan di atas tentunya sebagai seorang guru sangat 

tidak mudah karena tidak dapat dipungkiri seorang guru pasti memiliki 

kesulitan. Kesulitan yang dihadapi itu bermacam-macam, sehingga menjadi 

seoarang guru diharuskan profesional dalam segala aspek baik itu 

penguasaan materi dan metode mengajar. 

2. Macam-macam Problematika Guru 

Secara garis besar problematika yang dihadapi guru ada 2 kelompok, 

yaitu problematika yang berasal dari dalam diri guru yang disebut sebagai 

internal dan problematika yang berasal dari luar yaitu eksternal. 

 

                                                           

3Asep, “Analisis Kesulitan Guru dalam Pembelajaran Matematika dengan Kurikulum 
Berbasis Kompetensi (KBK) Anggota Madrasah Learning Centre Kecamatan Parung dan 
Ciseeng”, Skripsi, (Jakarta: Fak. Tarbiyah dan Keguruan UIN Syarif Hidayatullah, 2008), h. 9-
10.  
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a. Problematika Internal  

Problematika internal yaitu problem yang berasal dari dalam diri 

seorang guru, baik itu masalah yang dialami dalam lingkungan keluarga 

ataupun dalam masyarakat. Problematika internal juga bisa berupa 

pengetahuan atau keterampilan yang memerlukan penyesuaian diri dengan 

dunia ilmu pengetahuan, karena pada dasarnya guru profesional harus 

memiliki kompetensi baik di bidang kognitif seperti penguasaan 

bahan/materi, bidang sikap seperti mencintai profesi guru, dan bidang 

perilaku seperti keterampilan mengajar, dan menilai hasil belajar peserta 

didik yang disebut kompetensi pedagogis.4 

1) Menguasai bahan/materi 

Penguasaan bahan atau materi dimulai dengan merancang dan 

menyiapkan bahan ajar atau materi pelajaran yang merupakan faktor 

penting dalam pelaksanaan kegiatan pembelajaraan yang disiapkan oleh 

guru. Agar proses pembelajaran yang dilakukan berjalan dengan baik, 

rancangan dan penyiapan bahan ajar harus cermat, baik dan sistematis.  

2) Mencintai profesi keguruan 

Mencintai profesi guru bertolak dari kompetensi yang harus dimiliki 

oleh guru dan adanya keingininan yang kuat untuk menjadi seorang guru 

yang baik. Persoalan profesi guru disekolah menarik untuk dibicarakan, 

didiskusikan, dan menuntut untuk dapat dipecahkan, karena masih banyak 

guru yang memiliki anggapan bahwa mengajar hanyalah sebatas pekerjaan, 

padahal pada umumnya guru merupakan faktor dominan dalam pendidikan 

formal bagi peserta didik, guru sering dijadikan teladan dan panutan. Untuk 

                                                           
4Nana Sudjana, Cara Belajar Siswa Aktif dalam Proses Belajar Mengajar (Bandung: 

Sinar Baru Algesindo, 1998), h. 41. 
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itu guru sebaiknya memiliki perilaku dan kemampuan yang memadai dalam 

pengembangan peserta didik secara utuh.5 

Menyandang status guru tidaklah mudah, guru harus memberikan 

perilaku yang baik, karena itulah yang akan dijadikan teladan atau panutan 

oleh peserta didik.  

3) Keterampilan mengajar 

Guru harus memiliki beberapa komponen keterampilan mengajar 

agar proses pembelajaran dapat tercapai. Adapun beberapa keterampilan 

dasar mengajar yang harus dikuasai oleh guru atau calon guru dalam proses 

pembelajaran yaitu: a) keterampilan bertanya, b) keterampilan memberi 

penguatan, c) keterampilan mengadakan variasi, d) keterampilan 

menjelaskan, e) keterampilan membuka dan menutup pembelajaran, f) 

keterampilan membimbing diskusi kelompok kecil, g) keterampilan 

mengelolah kelas, h) keterampilan mengajar kelompok kecil.6 Guru setidak-

tidaknya harus memiliki keterampilan dasar dalam megajar agar guru dapat 

mentranfer ilmu kepada peserta didik dengan baik. 

4) Menilai hasil belajar peserta didik 

Menilai hasil belajar peserta didik atau evaluasi tidak hanya diadakan 

saat ingin mengetahui tingkat kemajuan yang telah dicapai peserta didik saja, 

melainkan ingin mengatahui sejauh mana tingkat pengetahuan yang telah 

dicapai oleh peserta didik itu sendiri. Evaluasi merupakan suatu kegiatan 

yang dilakukan untuk mendapatkan data tentang sejauh mana keberhasilan 

peserta didik dalam belajar, dan keberhasilan guru dalam mengajar. 

                                                           

5Catur Hari Wibowo, “Problematika Profesi Guru dan Solusinya bagi Peningkatan 
Kualitas Pendidikan Di MTsN Nguntotonadi Kabupaten Wonogiri”, Tesis, (Surakarta: 
Pascasarjana IAIN Surakarta, 2015), h. 20.  

6Mansyur, “Keterampilan Dasar Mengajar dan Penguasaan Kompetensi Guru”, Jurnal 
El-Ghiroh XII, no. 01 (02-2017): h. 132. 
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Pelaksanaan evaluasi dilakukan oleh guru dengan memakai instrumen 

penggali data seperti tes terpadu, ter tertulis dan tes lisan.7 Jadi dengan 

melakukan evaluasi maka itu mempermudah seorang guru dalam 

mengetahui sejauh mana pengetahuan dan tingkat kemajuan peserta didik. 

b. Problematika Eksternal 

Problematika eksternal merupakan problem yang berasal dari luar 

diri seorang guru. Adapun masalah dari peserta didik biasanya berupa 

kemampuan yang dimiliki, sebab peserta didik berasal dari keluarga dan 

lingkungan yang berbed-beda, mereka mempunyai kemampuan dan caranya 

sendiri dengan tumbuh kembang di lingkungan yang berbeda-beda. Peserta 

didik ada yang memiliki kemampuan yang cerdas dan ada juga yang lamban, 

ada yang pembawaannya keras dan ada juga yang lembut dan patuh 

terhadap guru dan sebagainya. Oleh karena itu seorang guru harus sabar dan 

tabah dalam menghadapi peserta didiknya, dan berusaha untuk mencari 

jalan penyelesaiannya.8 Hal demikian tidak dipungkiri jika guru memiliki 

problematika dalam mengajar, baik kaitannya dengan peserta didik ataupun 

berasal dari guru itu sendiri.  

B. Ruang Lingkup Guru Bahasa Arab 

1. Pengertian Guru 

Guru tidak lain disebut juga sebagai pengajar ataupun pendidik. Guru 

adalah suatu tenaga pendidik profesional yang pada hakikatnya memiliki 

keterampilan dan sikap kepribadian tertentu dan itu didapatkan melalui 

proses belajar, mengajar, dan latihan. Seorang pendidik profesional yaitu 

memiliki aspek pengetahuan, keterampilan dan sikap profesional yang 

                                                           

7Syaiful Bahri Djamarah, Guru dan Anak Didik, (Jakarta: Rineka Cipta, 2005), h. 20. 

8Zakiah Daradjat Dkk., Metodologi Pengajaran Agama Islam (Jakarta: Bumi Aksara, 
2008), h. 99-100. 
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mampu mengembangkan profesinya, menjadi anggota organisasi profesional 

pendidikan memegang teguh kode etik profesinya.9 Namun menjadi seorang 

pendidik memanglah berat karena guru tidak hanya mengajar tetapi juga 

mendidik10 

Guru dikenal sebagai profesi yang mulia, sebab ia mengabdikan 

dirinya dalam mengajarkan ilmu yang dimilikinya. Dibalik semua itu menjadi 

seorang guru harus sabar dalam mengahadapi karakter yang berbeda-beda 

dari setiap peserta didik, karena ia harus mampu dalam memberikan contoh 

serta menjadi teladan yang baik. Guru yang baik yaitu selalu mengupayakan 

yang terbaik untuk peserta didiknya. 

Guru merupakan suatu profesi yang bertanggung jawab terhadap 

pendidikan peserta didik. Hal ini dapat dipahami dari beberapa pengertian 

guru dibawah ini : 

a. Guru merupakan pendidik yang professional dengan tugas utama 

mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan 

mengevaluasi peserta didik.11 

b. Guru merupakan jabatan atau profesi yang memerlukan keahlian khusus 

sebagai guru.12 

c. Guru ialah seorang yang mampu melaksanakan tindakan pendidikan 

dalam suatu situasi pendidikan untuk mencapai tujuan pendidikan.13 

                                                           

9Roestiyah, NK, Masalah-Masalah Ilmu Keguruan (Jakarta: Bina Aksara, Cet ke IV, 
2001), h. 175. 

10Isman Muhlis, dkk., “Hubungan Strategi Rekrutmen Tenaga Pendidik dan 
Penghargaan Prestasi Terhadap Motivasi Kerja di Sanggar Genius Yatim Mandiri Makassar”, 
Jurnal Idaarah III, no. 2 (12-2019): h. 265. 

11Undang-Undang RI No. 14 Tahun 2005, Tentang Guru dan Dosen, (Bandung: 
Permana, 2006) h. 3. 

12Muhammad Uzer Usman, Menjadi Guru Profesional (Bandung: Remaja Rosdakarya, 
2002), h. 1. 

13Muri Yusuf, Pengantar Ilmu Pendidikan (Jakarta: Balai Askara Edisi III, 2000), h. 54. 
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Dari beberapa pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa pengertian 

guru adalah individu yang bertanggung jawab terhadap pendidikan peserta 

didiknya, dengan keahlian khusus seperti mendidik, mengajar dan 

membimbing peserta didiknya, agar tujuan pendidikan dapat tercapai. 

2. Kode Etik Profesi Guru 

Kode etik merupakan suatu sistem peraturan, atau tata cara dalam 

melakukan suatu pekerjaan. Kode etik pada suatu profesi adalah untuk 

menjunjung tinggi martabat profesi untuk menjaga dan memelihara 

kesejahteraan anggotanya, dalam meningkatkan pengabdian para anggota 

profesi, untuk meningkatkan mutu profesi. Setiap guru memiliki kode etiknya 

masing-masing di dunia pendidikan. Setiap guru yang memegang 

keprofesionalnya sebagai pendidik akan selalu berpegang pada profesi itu 

sendiri.14 Jadi pada hakikatnya guru yang profesional adalah guru yang 

berpegang teguh pada kode etik profesinya. 

3. Kompetensi Guru  

Kompetensi merupakan kemampuan seoarang guru dalam 

melaksanakan kewajibannya dengan penuh tanggung jawabnya dan layak. 

Adapun standar kompetensi guru ada empat yaitu: 

a.  Kompetensi Pedagogik 

Kompetensi pedagogik merupakan kemampuan guru dalam 

mengelolah pembelajaran peserta didik yang harus dikuasai oleh seorang 

guru. Kompetensi pedagogik meliputi pemahaman terhadap peserta didik, 

perancangan dan pelaksanaan pembelajaran, evaluasi hasil belajar, dan 

                                                           

14Akhmad Zacky AR, “Kode Etik Guru dalam Meningkatkan Profesionalisme 
Pendidik; Reaktualisasi dan Pengembangan Kode Etik Guru di MA Darul Amin Pamekasan”, 
Jurnal PAI 4, no. 2 (11-2016): h. 3.  
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pengembangan peserta didik untuk akademik, serta memfasilitasi peserta 

didik untuk mengembangkan berbagai potensi non akademik.15 

b.  Kompetensi Kepribadian  

Kompetensi kepribadian merupakan kemampuan seseorang yang 

mencerminkan kepribadian yang mantap, stabil, dewasa, berwibawah, 

menjadi teladan yang baik bagi peserta didik, dan berakhlak mulia.16 

Kepribadian seorang guru memiliki andil yang sangat besar terhadap 

keberhasilan pendidikan, khususnya dalam kegiatan pembelajaran. 

Kepribadian guru memberikan bimbingan untuk mengembangkan 

kreativitas dan membangkitkan motivasi belajar peserta didik. 

c.  Kompetensi Profesional 

Kompetensi profesional merupakan kemampuan seorang guru dalam 

penguasaan materi secara luas dan mendalam, yang mencakup penguasaan 

materi keilmuan dan pengembangan profesi yang sesuai dengan keahlian dan 

keterampilan yang dimiliki oleh seorang guru dalam proses belajar mengajar. 

d.  Kompetensi Sosial  

Kompetensi sosial adalah kemampuan guru untuk berkomunikasi dan 

bergaul secara efektif baik dengan peserta didik, sesama guru, orang tua/wali 

peserta didik dan masyarakat sekitar. Kompetensi sosial sekurang-

kurangnya memiliki kompetensi untuk:  

1) Berkomunikasi secara lisan, tertulis dan isyarat. 

2) Menggunakan teknologi komunikasi dan informasi secara fungsional. 

                                                           

15As’adut Tabi’in, “ Kompetensi Guru dalam Meningkatkan Motivasi Belajar pada 
MTsN Pekan Heran Indragri Hulu”, Jurnal Al-Thariqah 1, no. 2 (12-2016): h. 160. 

16E. Mulyasa, Standar Kompetensi dan Sertifikasi Guru (Bandung: Rosdakarya, 2008), 
h. 117. 
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3) Bergaul secara efektif dengan peserta didik, sesama guru, orang 

tua/wali peserta didik dan masyarakat sekitar. 

4) Bergaul secara santun dengan masyarakat sekitar.17 

Jadi kompetensi sosial itu tidak lain adalah kemampuan yang harus 

dimiliki oleh guru untuk menjadi bagian dari masyarakat. 

4. Pembelajaran Bahasa Arab 

Pembelajaran substansinya adalah kegiatan mengajar yang dilakukan 

secara maksimal oleh seorang guru agar peserta didik melakukan kegiatan 

belajar dengan baik. Pembelajaran merupakan sebuah proses di mana 

terjalin interaksi antara pendidik dengan peserta didik dalam mentransfer 

ilmunya dengan materi tententu. Dengan demikian pembelajaran bahasa 

asing merupakan kegiatan mengajar yang dilakukan oleh guru secara 

maksimal terhadap peserta didik agar pembelajaran bahasa asing tersebut 

berjalan dengan baik.18 

Menurut Abuddin Nata menyebutkan bahwa pembelajaran adalah 

usaha dalam membimbing peserta didik dengan menciptakan lingkungan 

yang memungkinkan terjadinya proses belajar.19 Pembelajaran dapat 

berlangsung di mana saja jika ada guru dengan peserta didik, namun pada 

umumnya dilakukan di instansi pendidikan seperti sekolah. Pada akhirnya 

pembelajaran merupakan usaha yang dilakukan oleh pendidik dalam 

membelajarkan peserta didiknya yang membawa perubahan perilaku. Di 

sekolah terdapat banyak pembelajaran salah satunya adalah pembelajaran 

bahasa Arab. 

                                                           

17E. Mulyasa, Standar Kompetensi dan Sertifikasi Guru, h. 173. 

18Acep Hermawan, Metodologi Pembelajaran Bahasa Arab (Bandung: Remaja 
Rosdakarya, 2011), h. 32. 

19Abuddin Nata, Perspektif Islam Tentang Strategi Pembelajaran, (Jakarta: Bumi 
Aksara, 1995), h. 87. 
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Sementara itu, bahasa Arab merupakan salah satu bahasa dunia yang 

mengalami perkembangan sosial masyarakat dan ilmu pengetahuan. Bahasa 

Arab adalah salah satu rumpun bahasa semit yang paling tua dan tetap eksis 

sampai sekarang. Kemampuan ini tetap eksis dikarenakan bahasa Arab 

adalah bahasa yang dipilih oleh Allah sebagai bahasa Al-Qur’an.20 Dengan 

demikian bukan berarti mempelajari bahasa Arab merupakan suatu hal yang 

gampang bagi pelajar bahasa Arab itu sendiri sebagaimana orang asing 

mempelajari bahasanya.  

Faktor yang kurang menggairahkan minat seseorang untuk 

mempelajari bahasa Arab antara lain terletak pada metode dan sistem 

pembelajaran itu sendiri.21 maka seorang guru atau pengajar adalah kunci 

dalam membangkitkan minat belajar peserta didik dalam pembelajaran 

bahasa Arab. 

Bahasa Arab merupakan salah satu bahasa asing yang sejak dahulu 

dipelajari oleh kaum muslim di dunia. Di Indonseia pun bahasa Arab 

dipelajari sejak dini, karena mayoritas masyarakat beragama Islam, yang 

mana mereka memiliki kitab Al-Qur’an yang diturunkan dengan bahasa Arab. 

Bahasa Arab mempunyai berbagai aspek keterampilan bahasa. Di antaranya 

yaitu keterampilan dalam mendengar (maharah istima’), keterampilan 

berbicara (maharah kalam), keterampilan membaca (maharah qira’ah), dan 

keterampilan menulis (maharah kitabah). 

Tujuan pembelajaran bahasa Arab tidak lain untuk menguasai ilmu 

bahasa Arab serta kemahiran dalam berbahasa Arab. Di samping itu belajar 

                                                           

20Abd Wahab Rosyidi dan Mamlu’atul Ni’mah, Memahami Konsep Dasar 
Pembelajaran Bahasa Arab, h. 1-4. 

21Azizul Hakim, “Metode Eklektik dalam Pembelajaran Bahasa Arab”, Jurnal 
Kepemimpinan dan Pendidikan Islam 5, no. 1 (12-2021): h. 45. 
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bahasa Arab tidaklah mudah dikarenakan materi bahasa Arab itu sendiri 

dibagi dalam empat keterampilan yang meliputi: 

a. Keterampilan Mendengar (Maharah Istima’) 

Keterampilan mendengar atau menyimak adalah kemampuan 

seseorang dalam memahami kalimat yang dilanturkan oleh pembicara atau 

media tertentu. Dalam praktik komunikasi yang sebenarnya, seseorang 

dalam memahami pesan yang disampaikan oleh mitra bicara atau pembicara 

sering mendapatkan gangguan baik gangguan yang berasal dari si pembicara 

itu sendiri seperti bunyi bahasa yang kurang jelas diucapkan karena struktur 

bahasa yang kacau maupun dikarenakan ada gangguan dari luar seperti 

lingkungan yang ramai di mana komunikasi itu terjadi sehingga banyak suara 

yang terdengar.22 

Keterampilan dalam mendengar atau menyimak sangat penting 

karena individu tidak akan mengucapkan sesuatu apabila tidak 

mendengarkan sebelumnya, oleh karena itu diharapkan bagi pendengar 

dalam memaksimalkan konsentrasinya. 

b. Keterampilan Berbicara (Maharah Kalam) 

Keterampilan berbicara merupakan kemampuan seseorang dalam 

mengungkapkan kata-kata yang berbahasa Arab untuk mengekspresikan 

pikiran berupa ide, pendapat, ataupun perasaan yang akan disampaikan 

kepada lawan bicara. 

c. Keterampilan Membaca (Maharah Qira’ah) 

Keterampilan membaca artinya kemampuan dalam mengenali dan 

memahami informasi atau isi sesuatu yang tertulis dalam teks bacaan dengan 

melafalkan dan mencernanya.  

                                                           

22Saepuddin, Pembelajaran Keterampilan Berbahasa Arab (Yogyakarta: Cet. I, 2012), 
h. 15-16. 
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d. Keterampilan Menulis (Maharah Kitabah) 

Keterampilan ini merupakan suatu keterampilan yang digunakan 

dalam berkomunikasi secara tidak langsung. Keterampilan menulis adalah 

suatu kemampuan yang sifatnya menghasilkan atau memberikan informasi 

kepada orang lain dengan mengekspresikan ide, pendapat, perasaan yang 

dituangkan dalam bentuk tulisan.23  

Dalam hal ini dapat disimpulkan bahwa pembelajaran bahasa Arab 

merupakan kegiatan belajar mengajar yang dilakukan oleh guru dengan 

mengkondisikan peserta didiknya yang mana guru sebagai fasilitator dengan 

mengorganisasikan berbagai unsur untuk memperoleh tujuan yang ingin 

dicapai yaitu peserta didik mampu menguasai materi-materi bahasa Arab, 

seperti memahami dan mengerti empat keterampilan berbahasa yaitu 

keterampilan mendengar (maharah istima’), keterampilan berbicara 

(maharah kalam), keterampilan membaca (maharah qira’ah), dan 

keterampilan menulis (maharah kitabah). 

C. Motivasi Belajar  

1. Pengertian Motivasi Belajar 

Motivasi dalam bahasa Inggris berarti motivation yaitu sebuah kata 

benda yang artinya penggerakan.24 Motivasi pada dasanya merupakan 

dorongan yang menyebabkan terjadinya tingkah laku atau perbuatan 

seseorang. Motivasi adalah istilah yang digunakan untuk menjelaskan 

keberhasilan atau kegagalan seseorang. Ketika seseorang memberikan 

motivasi terhadap orang lain, bisa diartikan ia telah memberikan daya 

dorong sehingga seseorang yang dimotivasi tersebut dapat bergerak. Dalam 

                                                           

23Saepuddin, Pembelajaran Keterampilan Berbahasa Arab, h. 124. 

24Abdurrakhman Ginting, Belajar dan Pembelajaran (Bandung: Humaniora, 2010), h. 
86. 
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kegiatan belajar, motivasi dapat dikatakan sebagai keseluruhan daya 

penggerak yang ada dalam diri peserta didik yang timbul dengan 

memberikan arah kegiatan belajar, sehingga diharapkan tujuan dapat terjadi. 

Pada diri peserta didik terdapat kekuatan mental, dan kekuatan itu yang 

menjadi daya penggerak terhadap peserta didik untuk belajar.25 Motivasi 

sangat penting untuk perilaku peserta didik, dapat dikatakan bahwa 

keberhasilan peserta didik dipengaruhi oleh motivasi yang dimiliki.26 

Motivasi yang ada dalam diri peserta didik akan memicu dirinya 

dalam menggapai kemauan atau harapan yang dia inginkan. Oleh karena itu 

seseorang yang mempunyai tujuan dalam kegiatannya maka seseorang 

tersebut mempunyai motivasi yang kuat untuk mencapai tujuannya dengan 

segala upaya yang dapat ia lakukan. 

Sedangkan belajar dapat diartikan sebagai suatu proses yang 

dilakukan individu dalam memperoleh perubahan tingkah laku sebagai hasil 

pengalaman individu itu sendiri di dalam interaksi dengan lingkungannya.27 

Belajar adalah proses melihat, mengamati, memahami sesuatu yang 

dipelajari. Berbicara tentang cara belajar maka dapat dikaitkan dengan 

mengubah tingkah laku individu melalui berbagai pengalaman yang 

ditempunya.28 Dalam proses belajar motivasi sangat diperlukan, sebab orang 

yang tidak memiliki motivasi dalam belajar tidak akan mungkin melakukan 

                                                           

25Elvina Bastari, “Hubungan Motivasi Belajar dengan Hasil Belajar Peserta Didik 
pada Mata Pelajaran IPS Kelas IV SDN 1 Sukabumi Indah Bandar Lampung Tahun 
2018/2019”, Skripsi, (Lampung: Fak. Tarbiyah dan Keguruan UIN Raden Intan Lampung, 
2019), h. 21-25. 

26Abdul Rahim, dkk., “Profil Motivasi Belajar Peserta Didik Pada Pelajaran Biologi 
Kelas XI IPA SMAN Di Kabupaten Sinjai”, Jurnal Pendidikan Biologi 3, no. 2 (2021): h. 7. 

27Ahdar Djamaluddin, Wardana, Belajar dan Pembelajaran, h. 6. 

28Mappasiara, dkk., “Hubungan Antara Tingkat Literasi Al-Quran dengan Hasil 
Belajar Agama Islam”, Jurnal Inspiratif Pendidikan X, no. 1 (Januari-Juni 2021): h. 248. 
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kegiatan belajar. Hal ini menunjukkan bahwa, motivasi dan belajar 

merupakan dua hal yang saling mempengaruhi satu sama lain, karena 

peserta didik akan giat belajar ketika ia mempunyai motivasi. 

Dalam mempelajari bahasa Arab tergantung dari kemampuan dan 

motivasi peserta didik karena motivasi merupakan salah satu faktor 

terpenting yang berkontribusi terhadap pendidikan. Belajar yang berhasil 

adalah belajar yang berdasarkan motivasi.29  

Mc. Clelland, mengajukan teori motivasi yang berkaitan erat dengan 

konsep belajar, dan ada tiga kebutuhan yang dapat dipelajari yaitu 

kebutuhan berprestasi (need for achievement), kebutuhan berkuasa (need for 

power), dan kebutuhan berafiliasi (need for affiliation). Jika kebutuhan 

seseorang sangat besar, maka motivasinya akan besar untuk memenuhi 

kebutuhan tersebut. Misalnya, seseorang yang mempunyai kebutuhan 

berprestasi, maka akan terdorong juga dalam menetapkan tujuan yang penuh 

tantangan dan seseorang tersebut akan bekerja keras untuk mencapai tujuan 

tersebut serta menggunakan keahliannya untuk mencapainya.30  

Tentunya motivasi sangat diperlukan dalam proses belajar sebab 

seseorang yang tidak memiliki bekal motivasi dalam dirinya, akan sulit untuk 

melakukan kegiatan belajar. 

2. Fungsi Motivasi 

Pada dasarnya motivasi belajar membantu guru dalam memahami 

dan menjelaskan perilaku peserta didik dalam aktivitas belajar. Ada 

beberapa fungsi motivasi yaitu :  

                                                           

29Ellyza Andarisma dan Moh. Nur, “  تحليل دافعية تعلم اللغة العربية لدى الطالبات بمعهد دار الفكر
 .Journal of Islamic Education & Management 1, no. 1 (2021): h. 126-130 ,”برينجين كومان فونوروجو.

30Bukran, “Problematika Guru PAI dalam Meningkatkan Motivasi Belajar Siswa Pada 
Mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam Kelas XI di SMA Negeri 1 Jonggat Lombok Tengah”, 
Skripsi, h. 19. 



24 
 

 
 

a. Motivasi memberikan semangat kepada peserta didik dalam kegiatan-

kegiatan belajarnya. 

b. Motivasi-motivasi perbuatan sebagai pemilih dari tipe kegiatan di mana 

seseorang berkeinginan untuk melakukannya. 

c. Motivasi memberikan petunjuk pada tingkah laku.31 

Sedangkan Oemar Hamalik menjelaskan tiga fungsi motivasi di 

antaranya: 

a. Mendorong timbulnya kelakuan atau sesutau perbuatan. Berarti tanpa 

motivasi maka tidak akan timbul suatu perbuatan seperti belajar.  

b. Motivasi berfungsi sebagai pengarah. Artinya menggerakkan perbuatan 

ke arah pencapaian tujuan yang diinginkan. 

c. Motivasi berfungsi sebagai penggerak. Berarti Motivasi dilihat dari besar 

kecilnya akan menentukan cepat atau lambatnya suatu pekerjaan.32 

Berdasarkan pendapat di atas maka penulis menyimpulkan bahwa 

motivasi tidak lain berfungsi untuk memberikan arah, petunjuk kepada 

peserta didik dalam menentukan langkah atau kegiatan dengan segala upaya 

yang dapat ia lakukan guna mencapai tujuannya. Dengan adanya motivasi 

yang ada pada diri peserta didik maka itu membantu pendidik dalam 

mentransfer ilmunya, sehingga akan diperoleh keefektifan dalam proses 

pembelajaran.  

 

 

                                                           

31Husna Faizatul Umniah, “Hubungan Motivasi Belajar dengan Hasil Belajar Mata 
Pelajaran Akidah Akhlak Siswa Kelas XI Madrasah Aliyah Ma’arif 1 Punggur Tahun 
2018/2019”, Skripsi, (Metro: Fak. Tarbiyah dan Ilmu Keguruan IAIN Metro, 2018), h. 28.  

32Setyowati, “Pengaruh Motivasi Belajar Terhadap Hasil Belajar Siswa Kelas VII 
SMPN 13 Semarang”, Skripsi, (Semarang: Fak. Ekonomi Univesitas Negeri Semarang, 2007), 
h. 17-18. 
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3. Macam-Macam Motivasi 

Motivasi yang dimiliki oleh peserta didik tidak hanya satu. Motivasi 

ada yang berasal dari dalam diri peserta didik yang bersifat bawaan, ada pula 

yang berasal dari luar seperti pengaruh lingkungan. Motivasi belajar pada 

dasarnya terbagi menjadi 2 macam, yaitu: 

a. Motivasi Intrinsik (Motivasi dari dalam) 

Motivasi intrinsik merupakan jenis motivasi yang timbul dari dalam 

diri individu yang tidak memerlukan rangsangan dari luar tanpa ada paksaan 

ataupun dorongan dari orang lain, yang berarti sejalan dengan 

kebutuhannya. Motivasi ini sering juga disebut sebagai motivasi “murni” 

karena timbul dari dalam diri peserta didik. Adapun yang termasuk dalam 

motivasi ini adalah perasaan menyenangi materi pelajaran tertentu.33 

Motivasi yang tertanam dalam diri peserta didik sangat penting dalam 

proses kegiatan belajar. Tanpa motivasi ini maka peserta didik akan kurang 

berhasil dalam belajar meskipun mempunyai kecakapan yang tinggi. Peserta 

didik yang memiliki motivasi yang rendah maka sulit dalam mencapai tujuan 

belajar yang sebenarnya. Oleh karena itu seorang guru harus selalu berusaha 

untuk membangkitkan motivasi intrinsik peserta didiknya. 

b. Motivasi Ekstrinsik (Motivasi dari Luar) 

Motivasi ekstrinsik merupakan keadaan yang datang dari luar 

individu yang mendorongnya untuk melakukan aktivitas belajar. motivasi ini 

timbul bisa berupa ajakan, suruhan, atau perintah bahkan bisa berupa 

paksaan dari orang lain sehingga dengan adanya keadaan demikian peserta 

didik mau melakukan sesuatu. Motivasi ekstrinsik yang merupakan dorongan 

                                                           

33Sobry, Belajar dan Pembelajaran (Lombok: Holistica, 2013), h. 70-71. 
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dari luar diri peserta didik (lingkungan), misalnya dorongan dari orang tua, 

guru, teman-teman, kekasih/pasangan, dan anggota masyarakat. 

Motivasi belajar dikatakan ekstrinsik ketika peserta didik 

menempatkan tujuan belajarnya di luar situasi intrinsik. Artinya dalam 

belajar ada tujuan yang hendak dicapai tetapi itu terletak di luar dari hal yang 

dipelajarinya. Misalnya, untuk mendapatkan suatu gelar, nilai baik, 

kehormatan dan sebagainya. W.S. Winkel merumuskan, bahwa motivasi 

ekstrinsik merupakan terjadinya suatu kegiatan belajar berdasarkan suatu 

dorongan yang secara mutlak berkaitan dengan  

aktivitas belajar. Misalnya seorang anak akan rajin belajar demi memperoleh 

hadiah yang telah dijanjikan oleh orang tuanya.34  

Jika keadaan seperti ini maka peserta didik perlu dimotivasi agar 

tercipta kegiatan belajar. Hal ini guru dituntut untuk berusaha dalam 

membangkitkan motivasi belajar peserta didik yang sesuai dengan keadaan 

peserta didik itu sendiri.  

4. Indikator-Indikator Motivasi Belajar 

Motivasi yang sifatnya bawaan dari dalam diri peserta didik (intrinsik) 

merupakan hal yang sangat penting dalam melakukan aktivitas belajar. 

Tanpa motivasi ini maka peserta didik akan kurang berhasil dalam belajar 

meskipun mempunyai kecakapan yang tinggi namun motivasi yang rendah. 

Peserta didik yang memiliki motivasi belajar yang tinggi dapat dilihat dari 

beberapa indikator yang ada, yaitu: 

a. Tekun dalam menghadapi tugas yang diberikan. 

b. Ulet menghadapi kesulitan. 

c. Menunjukkan minat terhadap bermacam-macam masalah. 

                                                           

34W.S Winkel, Psikologi Pendidikan dan Evaluasi Belajar (Jakarta: Gramedia, 1980), h. 
34. 
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d. Lebih senang bekerja mandiri. 

e. Cepat bosan pada tugas-tugas rutin yang diberikan. 

f. Dapat mempertahankan pendapatnya. 

g. Tidak mudah melepaskan hal yang diyakininya itu. 

h. Senang mencari dan memecahkan masalah soal-soal.35 

Motivasi belajar peserta didik dapat dilihat melalui kriteria atau 

indikator motivasi belajar di antaranya: 1) minat dan perhatian terhadap 

pelajaran, 2) semangat untuk melakukan tugas belajar, 3) tanggung jawab 

dalam mengerjakan tugasnya, 4) reaksi yang ditunjukkan terhadap 

rangsangan yang diberikan, dan 5) serta rasa senang yang ditunjukkan dalam 

mengerjakan tugas yang diberikan.36 

Peserta didik yang mempunyai indikator di atas menunjukkan bahwa 

peserta didik tersebut telah memiliki motivasi yang kuat. Dengan demikian 

kegiatan belajar akan berhasil baik ketika peserta didik tekun mengerjakan 

tugas, ulet dalam memecahkan berbagai masalah, semangat dalam 

mengerjakan tugas-tugas belajarnya, dapat mempertahankan pendapatnya, 

dan tidak mudah melepaskan hal yang diyakininya. 

5. Unsur-Unsur yang Mempengaruhi Motivasi Belajar 

a.  Cita-Cita atau Aspirasi Peserta Didik 

Motivasi belajar tampak pada keinginan peserta didik sejak kecil, 

keberhasilan mencapai keinginan tersebut dapat menumbuhkan kamauan 

bahkan cita-cita dalam kehidupan. Dari segi pembelajaran, pemberian hadiah 

                                                           

35Elvina Bastari, “Hubungan Motivasi Belajar dengan Hasil Belajar Peserta Didik 
pada Mata Pelajaran IPS Kelas IV SDN 1 Sukabumi Indah Bandar Lampung Tahun 
2018/2019”, Skripsi, h. 38. 

36Nana Sudjana, Penilaian Hasil Proses Belajar Mengajar (Bandung: Rosdakarya, 
2016), h. 61. 
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atau hukuman dapat mengubah keinginan peserta didik menjadi kemauan, 

dan kemudian kemauan menjadi cita-cita. 

b.  Kemampuan Peserta Didik  

Keinginan seorang peserta didik perlu dibarengi dengan kemampuan 

atau kecakapan dalam belajar. Kemampuan akan memperkuat motivasi anak 

untuk mengerjakan tugas-tugas yang diberikan oleh guru. 

c.  Kondisi Peserta Didik 

Kondisi peserta didik yang meliputi kondisi jasmani dan rohani sangat 

mempengaruhi motivasi belajarnya. 

d.  Kondisi Lingkungan Peserta Didik  

Kondisi lingkungan peserta didik meliputi keadaan alam, lingkungan 

tempat tinggal, pergaulan sebaya, kehidupan kemasyarakatan. Dengan 

kondisi lingkungan tersebut yang aman, tentram dan indah maka semangat 

dan motivasi belajar peserta didik mudah diperkuat. 

e.  Unsur-Unsur Dinamis dalam Pembelajaran 

Peserta didik memiliki perasaa, perhatian, kemauan, ingatan, pikiran 

yang mengalami perubahan berkat pengalaman hidup. Pengalaman dengan 

teman sebaya berpengaruh pada motivasi dan perilaku belajar.37 

6. Upaya Meningkatkan Motivasi dalam Belajar 

 Proses pembelajaran akan berhasil manakala peserta didik memiliki 

motivasi dalam belajar. Oleh karena itu, guru perlu menumbuhkan motivasi 

belajar peserta didik. Berikut ini beberapa petunjuk untuk meningkatkan 

motivasi belajar peserta didik. 

 

 

                                                           
37Akhiruddin, dkk., Belajar dan Pembelajaran (Makassar: Cahaya Bintang Cemerlang, 

2019), h. 78. 
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a.  Memperjelas Tujuan yang Ingin dicapai 

 Tujuan yang jelas dapat membuat peserta didik paham kearah mana 

ia ingin dibawa. Pemahaman peserta didik terhadap tujuan pembelajaran 

dapat menumbuhkan minat peserta didik untuk belajar. 

b.  Membangkitkan Minat Peserta Didik 

 Peserta didik akan terdorong untuk belajar manakala mereka 

memiliki minat untuk belajar. Salah satu cara meningkatkan motivasi belajar 

peserta didik yaitu mengaitkan pengalaman belajar dengan minat peserta 

didik. 

c.  Ciptakan Suasana yang Menyenangkan dalam Belajar 

 Peserta didik mungkin dapat belajar dengan baik manakala ada 

dalam suasana yang menyenangkan, merasa aman, dan bebas dari rasa takut. 

Usahakan agar kelas selamanya dalam suasana hidup dan terbebas dari rasa 

tegang. Untuk itu guru sekali-kali dapat melakukan hal-hal yang lucu. 

d.  Menggunakan Variasi Metode Penyajian yang Menarik 

 Sesuatu informasi yang disampaikan dengan teknik yang baru, 

dengan kemasan yang bagus didukung oleh alat-alat berupa sarana atau 

media yang belum pernah dikenal oleh peserta didik sebelumnya sehingga 

menarik perhatian bagi mereka untuk belajar. 

e. Berilah Pujian yang Wajar Setiap Keberhasilan Peserta Didik 

Motivasi akan tumbuh manakala peserta didik merasa dihargai. Dalam 

pembelajaran, pujian dapat dimanfaatkan sebagai alat motivasi. Karena 

peserta didik juga manusia, maka dia juga senang jika dipuji, karena pujian 

menimbulkan rasa puas dan senang. 
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f. Berikan Penilaian 

Banyak peserta didik yang belajar karena ingin memperoleh nilai 

bagus, untuk itu mereka belajar dengan giat. Bagi sebagaian peserta didik 

nilai dapat menjadi motivasi yang kuat untuk belajar. Oleh karena itu, 

penilaian harus dilakukan dengan segera agar peserta didik mengetahui hasil 

kerjanya.38  

Menjadi seorang guru memang tidak mudah, karena dalam proses 

pembelajaran guru juga dituntut dapat meningkatkan motivasi belajar 

peserta didik. Oleh karena itu, beberapa petunjuk cara meningkatkan 

motivasi peserta didik di atas dapat diaplikasikan oleh guru dalam proses 

pembelajaran. 

 

 

                                                           
38Akhiruddin, dkk., Belajar dan Pembelajaran, h. 79. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Jenis dan Lokasi Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

Metode penelitian merupakan cara kerja ilmiah yang digunakan oleh 

seorang peneliti dalam mengumpulkan data dengan tujuan tertentu, untuk 

mengetahui kebenaran suatu penulisan.  

Jenis penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif yang bersifat 

deskriptif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang dapat menghasilkan 

data deskriptif dari orang-orang baik dalam bentuk kata-kata tertulis atau 

lisan dan perilaku yang dapat diamati.1 Sedangkan penelitian deskriptif yaitu 

penelitian yang berusaha mendeskripsikan suatu gejala, peristiwa, kejadian 

yang terjadi saat sekarang.2 Penelitian ini dilakukan dengan menghimpun 

data dalam keadaan sewajarnya, dengan sistematis, terarah, dan dapat 

dipertanggung jawabkan sehinggah tidak kehilangan sifat ilmiahnya.  

2. Lokasi Penelitian 

Penulis mengambil lokasi penelitiaan di MTs Yapis Polewali Mandar. 

MTs. Yapis Polewali Mandar adalah salah satu satuan pendidikan dengan 

jenjang MTs. yang berlokasi di Lantora, Kec. Polewali, Kab. Polewali Mandar, 

Sulawesi Barat. Dalam menjalankan kegiatannya, MTs. Yapis Polewali 

Mandar berada di bawah naungan kementerian agama. 

 

 

                                                           

1Torihin, Metode Penulisan Kualitatif Dalam Pendidikan dan Bimbingan Konseling, 
(Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2012), h. 2. 

2Juliansyah Noor, Metodologi Penulisan, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 
2011), h. 34. 
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B. Sumber Data 

Sumber data merupakan sesuatu yang sangat penting dalam sebuah 

penelitian. Sumber data dalam penelitian ini ialah subjek penelitian atau 

subjek dari mana data tersebut diperoleh. Adapun sumber data terbagi 

menjadi dua yaitu: 

1. Data Primer 

Data primer adalah sumber data yang diperoleh secara langsung dari 

informan sebagai pihak pertama. subjeknya ialah guru mata pelajaran bahasa 

Arab Kelas VII MTs Yapis Polewali Mandar. Adapun data lainnya yang 

diperoleh dari hasil wawancara informan-informan lainnya di antaranya 

orang tua peserta didik serta sebagian peserta didik kelas VII guna 

mengetahui keaslian dan kebenaran data.  

2. Data Sekunder 

Data sekunder merupakan sumber data yang melengkapi data primer. 

Adapun data sekunder sebagai tambahan seperti hasil observasi, 

dokumentasi, penelitian terdahulu, dan jurnal yang berkaitan dengan judul 

pembahasan serta sumber-sumber lainnya yang dapat dijadikan sebagai data 

pendukung dalam penelitian ini. 

C. Metode Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data merupakan cara dimana data tersebut 

diperoleh. Cara pengumpulan data antara lain :  

1. Observasi 

Observasi merupakan tehnik pengamatan yang tidak terbatas pada 

orang saja, tetapi juga obyek-obyek alam yang lain.3 Tehnik observasi 

                                                           

3Sugiyono, Metodologi Penulisan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D (Cet. 26; Bandung: 
Alfabeta, 2017), h. 145. 
  



33 
 

 
 

dilakukan penulis tidak lain terjun secara langsung di lapangan untuk 

mengamati seputar letak dan identitas sekolah tempat penelitian dilakukan. 

Hal ini dilakukan agar penulis bisa mendapatkan informasi langsung sesuai 

dengan data yang dibutuhkan oleh penulis. 

2. Wawancara  

Wawancara adalah tehnik pengumpulan data melalui proses 

percakapan dengan maksud tertentu yang dilakukan oleh pihak 

pewawancara untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan dari 

responden. Adapun jenis wawancara ada 2 yaitu: 

a. Wawancara Terstruktur 

 Wawancara terstruktur digunakan sebagai teknik pengumpulan data, 

bila mana penulis atau pengumpul data telah mengetahui dengan pasti 

tentang informasi apa yang akan diperoleh. Oleh karena itu dalam melakukan 

wawancara, pengumpul data telah menyiapkan instrumen penelitian berupa 

pertanyaan-pertanyaan tertulis yang alternatif jawabannya pun telah 

disiapkan.4 

b. Wawancara Tidak Terstruktur 

Wawancara tidak terstruktur adalah wawancara terbuka atau bebas, 

dimana dalam mengumpulkan data penulis tidak berpatokan terhadap 

pedoman wawancara yang tersusun secara sistematis. 

Dalam penelitian ini wawancara yang dilakukan oleh penulis yaitu 

wawancara terstruktur, karena penulis telah menyiapkan instrumen 

penelitian berupa pertanyaan dalam mendapatkan informasi terkait 

problematika yang dihadapi guru bahasa Arab dalam meningkatkan motivasi 

peserta didik. 

                                                           

4Sugiyono, Metodologi Penulisan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D, h. 138. 
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3. Dokumentasi 

Teknik pengumpulan data dengan dokumentasi berarti pengambilan 

data yang diperoleh melalui dokumen-dokumen berupa catatan, buku, jurnal, 

surat kabar, majalah, raport, daftar nilai dan sebagainya. Hal ini dilakukan 

untuk mendapatkan data yang dibutuhkan. 

Dalam hal ini penulis gunakan dokumentasi guna mendapatkan data-

data tentang gambaran umum, seperti sejarah singkat berdirinya MTs Yapis, 

sarana prasarana, keadaan guru, keadaan peserta didik, dan hal-hal yang ada 

dilokasi. 

D. Instrumen Penelitian 

Dalam penelitian kualitatif yang menjadi instrumen atau alat 

penelitian adalah peneliti itu sendiri atau yang diistilahkan sebagai human 

instrumen. Penelitian kualitatif sebagai human instrumen berfungsi 

menetapkan fokus penelitian, memilih informan sebagai sumber data, 

melakukan pengumpulan data, meneliti kualitas data, analisis data, dan 

membuat kesimpulan atas temuannya.5 Melihat penelitian ini adalah 

penelitian kualitatif, maka penulis menggunakan tiga instrumen penulisan 

yaitu: 

1. Pedoman Observasi 

2. Pedoman Wawancara  

3. Form Dokumentasi.  

 Di mana sejumlah pertanyaan yang diajukan dan dijadikan sebagai 

acuan untuk memperoleh jawaban dari responden atau informan yang 

digabungkan dengan hasil observasi serta dokumentasi yang ada di MTs 

Yapis Polewali Mandar terkait dengan topik penelitian ini. 

                                                           

5Zuchri Abdussamad, Metode Penulisan Kualitatif (Cet. I; Makassar: CV. Syakir Media 
Press, 2021), h. 141. 
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E. Teknik Pengolahan dan Analisis Data 

Teknik analisis data merupakan proses mencari dan menyusun secara 

sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, observasi dan 

dokumentasi dengan mengorganisasikan data ke dalam kategori, menyusun 

ke dalam pola, memilih mana yang penting dipelajari, serta membuat 

kesimpulan sehingga mudah dipahami.6 

Ada tiga macam komponen dalam analisi data yang diperlukan yaitu: 

1. Reduksi data 

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

menfokuskan pada hal-hal yang penting. Dalam mereduksi data, setiap 

peneliti akan dipandu oleh tujuan yang akan dicapai, dimana tujuan utama 

dalam penelitian kualitatif yaitu dari temuan-temuan yang telah dilakukan. 

Dengan demikian data yang telah direduksi memberikan gambaran yang 

lebih jelas dan mempermudah penulis untuk melakukan mengumpulkan data 

selanjutnya. 

2. Penyajian Data 

Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah penyajian 

data. Dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk 

uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori dan sejenisnya. Dengan 

penyajian data tersebut maka data akan tersusun secara sistematis sehingga 

memudahkan untuk memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja 

selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami tersubut. 

3. Penarikan Kesimpulan  

Penarikan kesimpulan merupakan tahap akhir dari rangkaian analisis 

data yang telah diperoleh sebagai hasil dari penelitian. Adapun proses untuk 

                                                           

6Sugiyono, Metodologi Penulisan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D, h. 244. 
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mendapatkan bukti-bukti yang mendukung tahap pengumpulan data disebut 

sebagai verivikasi data. Dengan demikian kesimpulan dalam penelitian 

kualitatif mungkin dapat menjawab rumusan masalah yang akan dirumuskan 

sejak awal, tetapi mungkin juga tidak, karena seperti telah dikemukakan 

bahwa masalah dan rumusan masalah dalam penelitian kualitatif masih 

bersifat sementara dan akan berkembang setelah penulis berada 

dilapangan.7 

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini berusaha untuk 

mengumpulkan data dari hasil observasi, wawancara, serta dokumentasi 

yang dilakukan oleh penulis di lokasi penelitian. Adapun data yang dimaksud 

seperti data tentang problematika yang dihadapi oleh guru bahasa Arab, yang 

dapat diketahui dengan melakukan wawancara langsung dengan guru 

tersebut. 

F. Pengujian Keabsahan Data 

Agar temuan data-data yang diperoleh menjadi lebih absah atau valid, 

maka perlu diteliti mengenai kredibilitasnya atau uji kepercayaan terhadap 

hasil penelitian yang dilakukan. Adapun tehnik-tehnik pemeriksaan sebagai 

berikut. 

1. Perpanjangan Pengamatan 

Perpanjangan pengamatan dapat meningkatkan kepercayaan atau 

kredibilitas. Dengan perpanjangan pengamatan maka penulis akan kembali 

ke lapangan untuk melakukan pengamatan, wawancara kembali dengan 

sumber yang pernah ditemui maupun sumber yang baru. Adanya 

perpanjangan pengamatan ini hubungan peneliti dengan narasumber 

semakin akrab, semakin terbuka, saling mempercayai sehingga tidak ada lagi 

                                                           

7Sugiyono, Metodologi Penulisan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D, h. 253. 
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informasi yang disembunyikan.8 Jika hal ini dilakukan maka secara tidak 

langsung informan dan peneliti membangun hubungan yang baik, serta data 

yang nantinya diperoleh semakin kuat. 

2. Meningkatkan Ketekunan  

Ketekunan pengamatan merupakan tehnik pemeriksaan keabsahan 

data berdasarkan seberapa tinggi derajat ketekunan penulis dalam 

melakukan kegiatan pengamatan. Untuk meningkatkan ketekunan penulis 

dapat dilakukan dengan cara membaca berbagai referensi seperti buku, hasil 

penulisan terdahulu, jurnal atau dokumentasi-dokumentasi yang terkait 

dengan temuan yang diteliti.9 Dengan demikian penulis akan semakin cermat 

dalam membuat sebuah laporan yang baik. 

3. Tehnik Triangulasi 

Tehnik triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang 

memanfaatkan sesuatu yang lain. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan 

triangulasi sumber dan triangulasi teknik. 

a. Triangulasi Sumber 

Triangulasi sumber menguji kredibilatas data, yang dilakukan dengan 

cara mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber yang ada.  

b. Triangulasi Teknik 

Triangulasi teknik untuk menguji kredibilitas data, yang dilakukan 

dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan tehnik yang 

berbeda.10 Pengambilan data tersebut dilakukan dengan tiga macam tehnik 

yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi. 

                                                           

8Umar Sidiq dan Moh. Miftachul Choiri, Metode Penulisan Kualitatif di Bidang 
Pendidikan (Cet. 1; Ponorogo: CV. Nata Karya, 2019), h. 90-91. 

9Umar Sidiq dan Moh. Miftachul Choiri, Metode Penulisan Kualitatif di Bidang 
Pendidikan, h. 92-94. 

10Sugiyono, Metodologi Penulisan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D, h. 274. 
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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

A.  Gambaran Umum Lokasi Penelitian 

1. Sejarah Berdirinya MTs. Yapis Polewali Mandar 

Yayasan Pendidikan Agama Islam (YAPIS) didirikan di Polewali pada 

tanggal 1 Januari 1961 oleh sejumlah ulama dan cendekiawan Islam yang 

dipelopori oleh K.H. Mahmoeddin (Mantan Kepala Kantor Departemen 

Agama Kab. Polmas).1 

Yapis sebagai lembaga keagamaan merasa bertanggung jawab dengan 

keadaan masyarakat di sekitarnya, yakni sangat dirasakan betapa banyak 

anak usia sekolah yang kurang memahami ajaran Islam yang sebenarnya. 

Maka pada tanggal 1 Juni 1961 oleh sejumlah ulama dan cendekiawan Islam 

yang dipelopori oleh K.H. Mahmoeddin (Mantan Kepala Kantor Departemen 

Agama Kab. Polmas) serta sejumlah guru-guru dan pegawai di bawah 

naungan Depag berinisiatif mendirikan sebuah wadah pendidikan formal 

yang tak lepas dari nilai-nilai agama yang selanjutnya dinamakan MTs. Yapis 

Polewali.2 

2. Visi, Misi MTs. Yapis Polewali Mandar 

MTs. Yapis Polewali Mandar merumuskan visi yaitu: ingin unggul 

dalam mutu, kreatif dalam berkarya, berpijak pada iman dan taqwa. Visi 

tersebut mencerminkan profil dan cita-cita sekolah yang : 1) unggul dalam 

prestasi akademik, 2) unggul dalam prestasi non akademik (olah raga, 

kesenian, keterampilan), 3) unggul dalam penerapan budi pekerti, 4) unggul 

                                                           

1
Burhan, Dokumen I, 19 Agustus 2023, h. 1. 

2
Burhan, Dokumen I, 19 Agustus 2023, h. 1. 
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dalam penerapan akhlak mulia, 5) unggul dalam keimanan dan ketaqwaan, 6) 

unggul dalam kegiatan keagamaan. 

Adapun Misi MTs Yapis Polewali Mandar yaitu: 1) menyelenggarakan 

pembelajaran dan bimbingan secara efektif untuk mengoptimalkan potensi 

dan prestasi akademik siswa, 2) mendorong dan membantu siswa dalam 

mengenali dirinya dalam upaya peningkatan prestasi non akademik yang 

meliputi prestasi dalam bidang olahraga, kesenian dan keterampilan, 3) 

mengembangkan sikap dan perilaku seluruh warga sekolah sebagai cermin 

luhurnya budi pekerti, 4) mengembangkan usaha untuk membudayakan 

kegiatan dalam rangka penciptaan akhlak mulia bagi seluruh warga sekolah, 

5) penumbuhan, peningkatan, penghayatan dan pengamalan terhadap nilai-

nilai keimanan dan ketakwaan sesuai dengan ajaran agama, 6) meningkatkan 

dan mengembangkan kegiatan keagamaan dalam upaya peningkatan iman 

dan taqwa.3 

3. Tujuan  

Tujuan umum yaitu memberikan bekal pengetahuan dasar sebagai 

perluasan serta peningkatan pengetahuan agama dan keterampilan yang 

diperoleh di madrasah Tsanawiyah untuk mengembangkan kehidupannya 

sebagai pribadi muslim, anggota masyarakat dan warga negara sesuai 

dengan tingkat perkembangannya, serta mempersiapkan mereka untuk 

mengikuti pendidikan menengah atau mempersiapkan mereka hidup dalam 

masyarakat. 

Tujuan khusus yaitu : 1) madrasah dapat memenuhi standar isi dan 

standar proses, 2) madrasah dapat meningkatkan jumlah peserta didik, 3) 

                                                           

3Burhan, Dokumen I, 19 Agustus 2023, h. 10-11. 
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madrasah dapat menciptakan lingkungan yang bersih, disiplin, dan religius, 

4) madrasah dapat mengembangkan kemampuan dan keterampilan di 

bidang teknologi informasi dan komunikasi, 5) madrasah dapat 

mengembangkan kemampuan dan keterampilan di bidang seni, 6) madrasah 

dapat mewujudkan kepribadian peserta didik yang berakhlak mulia disertai 

iman dan taqwa kepada Allah swt., 7) madrasah dapat mewujudkan output 

yang berkualitas.4 

4. Keadaan Guru MTs. Yapis Polewali  

Jumlah guru di MTs. Yapis Polewali sebanyak 15 orang yang terdiri 

dari: kepala madrasah 1 orang, wakil kepala sekolah kurikulum 1 orang, 

wakil kepala sekolah kesiswaan 1 orang, kepala perpustakaan 1 orang, dan 

kepala tata usaha 1 orang. Dari keseluruhan jumlah tersebut, guru yang 

berstatus PNS berjumlah 5 guru dan yang berstatus GTY 10 guru.5 

5. Keadaan Peserta Didik MTs. Yapis Polewali 

 Jumlah peserta didik pada tahun ajaran 2023-2024 berjumlah 49 

orang dari keseluruhan kelas VII-IX. Terdiri dari 3 kelas yaitu: kelas VII 

sebanyak 16 orang, kelas VIII sebanyak 18 orang, dan kelas IX sebanyak 15 

orang.6  

6. Keadaan Sarana dan Prasarana 

MTs. Yapis Polewali Mandar memiliki ruang kepala sekolah 1, ruang 

TU (tata usaha) 1, ruang guru 1, ruang kelas 3, ruang laboratorium 1, ruang 

perpustakaan 1, ruang serba guna 1, ruang osis 1, dan mushalla 1.  

 

                                                           

4Burhan, Dokumen I, 19 Agustus 2023, h. 11. 

5Burhan, Dokumen I, 19 Agustus 2023, h. 24. 

6Burhan, Data Siswa 2023-2034 Ganjil. 
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B. Hasil Penelitian 

1. Problematika Guru Bahasa Arab dalam Meningkatkan Motivasi 

Belajar Bahasa Arab Peseta Didik Kelas VII MTs. Yapis Polewali 

Mandar.  

a.  Problematika Internal 

 Problematika internal adalah problematika yang berasal dari dalam 

diri seorang guru, yang dapat mempengaruhi peserta didik sehingga guru 

terkendala dalam melaksanakan proses pembelajaran. 

 Problematika internal berasal dari dalam diri seorang guru, pada 

dasarnya guru professional harus memiliki kompetensi dibidang kognitif, 

salah satunya yaitu di bidang perilaku seperti keterampilan mengajar.  

 Dari hasil pengamatan penulis, melihat bahwa dari segi penguasaan 

materi guru mumpuni dalam bidangnya namun guru tersebut biasanya 

menggunakan metode ceramah dan umumnya tanya jawab dalam mengajar, 

hal tersebut merupakan salah satu penyebab peserta didik kurang 

bersemangat dan kurangnya minat belajar dalam mengikuti kegiatan 

pembelajaran yang dikarenakan metode yang digunakan oleh guru kurang 

variatif. Adapun hasil wawancara dengan Fani selaku peserta didik kelas VII 

MTs. Yapis Polewali Mandar: 

“Metode yang digunakan guru yaitu metode ceramah dan bertanya. 
Saya bosan belajar bahasa Arab karena saya tidak suka pembelajaran 
bahasa Arab.”7  

 Penggunaan metode yang kurang bervariatif membuat peserta didik 

mudah merasa jenuh dan bosan. Oleh karena itu menjadi seorang guru 

tidaklah mudah, karena guru dituntut memiliki keterampilan dalam 

                                                           

7Fani, Peserta Didik Kelas VII MTs. Yapis Polewali Mandar, Wawancara, Polman 25 
Agustus 2023. 
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mengelolah kelas, agar kegiatan pembelajaran yang dilakukan tidak 

monoton. 

b.  Problematika Eksternal 

Problematika eksternal merupakan problematika yang sifatnya 

berasal dari luar diri seorang guru, yang kaitannya dengan peserta didik. di 

samping problematika internal dapat mempengaruhi kurangnya minat dan 

motivasi peserta didik, problematika eksternal juga besar pengaruhnya. 

Adapun problematika eksternal yaitu: 

1) Minimnya Kemampuan Dasar Berbahasa Arab Peserta Didik 

 Dari hasil wawancara penulis dengan Rusdi selaku guru bahasa Arab 

MTs. Yapis Polewali Mandar, yaitu sebagai berikut: 

Ketika mengajar bahasa Arab, ada empat aspek yang harus dicapai 
yaitu: keterampilan dalam mendengar (maharah istima’), keterampilan 
berbicara (maharah kalam), keterampilan membaca (maharah qira’ah), 
dan keterampilan menulis (maharah kitabah). Untuk mencapai ke 
empat aspek tersebut sulit dikarenakan minimnya kemampuan dasar 
peserta didik, hal itulah yang menjadi kendala dalam meningkatkan 
motivasi peserta didik. Jangankan menulis bahasa Arab, membaca pun 
mereka kesulitan. Sehingga sulit dalam meningkatkan motivasi belajar 
peserta didik.8 

 Dari hasil pengamatan penulis di MTs. memang benar bahwa kondisi 

dalam kelas saat pembelajaran berlangsung masih banyak peserta didik 

kemampuan dasarnya minim dikarenakan masih banyak di antaranya yang 

belum dapat mengaji, sehingga dalam proses pembelajaran ketika guru 

mengarahkan peserta didik membaca kalimat bahasa Arab di papan tulis, 

dominan di antara mereka tidak bisa membaca sama sekali. Sedangkan 

ketuntasan peserta didik dalam mengaji itu lebih memudahkan guru dalam 

mentransfer ilmu kepada peserta didik, agar proses belajar mengajar 

berjalan sebagaimana mestinya.  

                                                           

8Rusdi, Guru Kelas VII MTs. Yapis Polewali Mandar, Wawancara, Polman 26 Agustus 
2023. 
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2) Kurangnya Kedisiplinan Belajar Peserta Didik 

 Dari hasil wawancara penulis dengan Rusdi selaku guru bahasa Arab 

MTs. Yapis Polewali Mandar, yaitu sebagai berikut: 

Kedisiplinan peserta didik masih kurang di mana kondisi kelas dengan 
peserta didik belum siap karena ketika guru sudah memasuki kelas, 
masih ada beberapa peserta didik yang berada di luar kelas. Ada yang 
sibuk cerita ada juga yang masih berada di kantin sekolah. Hal ini 
dikarenakan mereka merasa tidak connect dengan pelajaran. Peserta 
didik juga banyak di antaranya tidak menyukai pembelajaran bahasa 
Arab dan itu yang membuat kedisiplinan peserta didik kurang, 
Akhirnya kami sebagai guru sulit dalam meningkatkan motivasi peserta 
didik.9 

 Adapun yang disampaikan oleh peserta didik atas nama Mulqiyah 

kelas VII, yaitu sebagai berikut: 

Ketika bel sudah berbunyi masih ada peserta didik di luar kelas padahal 
guru sudah masuk didalam ruangan kelas, ada yang asik cerita dengan 
teman yang lain ada juga yang masih di kantin.10 

Adapun yang disampaikan oleh peserta didik atas nama Akbar kelas 

VII, yaitu sebagai berikut: 

Saya tidak menyukai pembelajaran bahasa Arab, karena bahasa Arab 
tidak semudah mempelajari bahasa ibu.11 

 Dari hasil wawancara di atas, saat observasi memang benar bahwa 

kondisi kelas dengan kondisi peserta didik belum siap untuk melakukan 

proses belajar mengajar, dikarenakan masih ada beberapa peserta didik yang 

berada di luar kelas setelah bel berbunyi. Bahkan pada saat proses 

pembelajaran terjadi masih ada beberapa peserta didik yang keluar masuk 

kelas, walaupun sudah ditegur tetap saja masih ada yang tidak 

mendengarkan. Itu dikarenakan beberapa di antaranya tidak menyukai 

                                                           

9Rusdi, Guru Kelas VII MTs. Yapis Polewali Mandar, Wawancara, Polman 26 Agustus 
2023. 

10Muqiyah, Peserta Didik Kelas VII MTs. Yapis Polewali Mandar, Wawancara, Polman 
24 Agustus 2023. 

11Akbar, Peserta Didik Kelas VII MTs. Yapis Polewali Mandar, Wawancara, Polman 
25 Agustus 2023. 
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pembelajaran bahasa Arab, yang menurut mereka pelajaran bahasa Arab 

sulit dimengerti. Sedangkan dalam pross belajar mengajar kedisiplinan 

sangat diharuskan, agar proses pembelajaran berjalan dengan efektif. 

3) Rendahnya Keingintahuan Peserta Didik 

 Dari hasil wawancara penulis dengan Rusdi selaku guru bahasa Arab 

MTs. Yapis Polewali Mandar, yaitu sebagai berikut: 

Keingintauhuan peserta didik juga masih kurang karena kebanyakan 
peserta didik itu tidak peduli terhadap apa yang dijelaskan atau 
disampaikan oleh gurunya di depan kelas. Seperti yang saya katakana 
sebelumnya bahwa beberapa peserta didik ada yang sibuk cerita dan 
ada juga yang asik dengan dirinya sendiri. Mereka hanya diam sesaat 
ketika ditegur, tak lama kemudian diulang lagi.12 

 Dari hasil pengamatan penulis memang benar bahwa pada saat guru 

menjelaskan pelajaran sebagian peserta didik acuh tak acuh dalam 

memperhatikan gurunya, sebab ada yang keluar masuk kelas, ada yang 

mengganggu temannya yang lain, ada juga yang sibuk sama dirinya sendiri. 

Padahal rasa ingin tahu itu adalah awal dari sebuah pengetahuan.  

4) Keterbatasan Interaksi Antara Guru dengan Peserta Didik 

 Dari hasil wawancara penulis dengan Bapak Rusdi selaku guru bahasa 

Arab MTs. Yapis Polewali Mandar, yaitu sebagai berikut: 

Bukan hanya mata pelajaran bahasa arab, hampir semua pelajaran 
seperti itu, kenapa karna kami diatur oleh regulasi. Guru disertifikasi, di 
mana disertifikasi ada yang dinamakan tunjangan, persyaratan untuk 
mendapatkan tunjangan diantaranya cukup mengajar 24 jam per 
minggu, ketika tidak cukup 24 jam mengajar, maka kami harus 
mengejar jam-jam diluar sekolah untuk mencukupi jam pelajaran yang 
telah ditentukan agar memperoleh tunjangan tersebut, jadi itulah juga 
yang membuat kami kurang berdedikasi kepada peserta didik. Selain 
mengajar di sekolah ini saya juga mengajar disekolah lain, otomatis 
waktu untuk berpapasan dengan peserta didik diluar jam kelas itu 
minim.13 

                                                           

12Rusdi, Guru Kelas VII MTs. Yapis Polewali Mandar , Wawancara, Polman 26 
Agustus 2023. 

13Rusdi, Guru Kelas VII MTs. Yapis Polewali Mandar , Wawancara, Polman 26 
Agustus 2023. 
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 Mempererat interaksi dengan peserta didik memang sangat penting, 

karena interaksi atau komunikasi yang lancar antara guru dengan peserta 

didik akan menciptakan proses belajar mengajar yang menyenangkan 

sehingga peserta didik itu merasa nyaman terhadap gurunya baik itu ketika 

peserta didik bertanya ataupun berdiskusi dan motivasi peserta didik pun 

akan bertambah. 

5) Kurangnya Perhatian dan Waktu Orang tua Terhadap Peserta 

Didik 

 Dari hasil wawancara penulis dengan Rusdi selaku guru bahasa Arab 

MTs. Yapis Polewali Mandar, yaitu sebagai berikut: 

Kurangnya perhatian dari orang tua peserta didik yang membuat 
rendahnya motivasi belajar peserta didik dikarenakan mereka memiliki 
kesibukan dalam bekerja, keluarga di rumah memiliki pengaruh yang 
kuat terhadap semangat peserta didik, karena peserta didik lebih 
banyak menghabiskan waktu di rumah ketimbang di sekolah, hal inilah 
yang menyebabkan peserta didik tidak mendapatkan perhatian lebih 
dari orang tua, terutama dalam hal pendidikan.14  

 Adapun hasil wawancara dengan Risma selaku orang tua peserta didik 

yaitu sebagai berikut: 

Suami bekerja sebagai nelayan, berangkat jam 04 subuh dan waktu 
pulangnya tidak menentu, kadang jam 1 atau jam 2 siang. Sedangkan 
saya berkerja sebagai IRT (ibu rumah tangga) dan ketika suami pulang 
dari laut saya menindak lanjuti ikan tersebut, setelah selesai Ashar 
ikannya di bawah ke pasar untuk dijual, malamnya digunakan untuk 
istirahat. Jadi saya jarang menanyakan pembelajaran anak di sekolah 
karena kesibukan dalam membantu suami dan mengurus rumah.15 

 Dari hasil wawancara di atas, dapat disimpulkan bahwa peran orang 

tua dalam memberikan perhatian sangat penting dalam meningkatkan 

motivasi belajar peserta didik. Orang tua merupakan madrasah utama yang 

bertanggung jawab dalam pendidikan peserta didik, agar mampu 

                                                           

14Rusdi, Guru Kelas VII MTs. Yapis Polewali Mandar , Wawancara, Polman 26 
Agustus 2023. 

15Risma, Orang tua Peserta Didik, Wawancara, Polman 23 Januari 2024. 
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menghasilkan prestasi belajar yang memuaskan. Ketika peserta didik 

memiliki semangat belajar yang rendah, hal tersebut terjadi karena 

kurangnya waktu dan perhatian dari kedua orang tuanya, karena kedua 

orang tua sibuk mencari nafkah dan tidak memiliki banyak waktu untuk 

berkumpul dengan anak. 

6) Tidak Tersedianya Media Pembelajaran 

 Dari hasil wawancara penulis dengan Bapak Rusdi selaku guru bahasa 

Arab MTs. Yapis Polewali Mandar, yaitu sebagai berikut: 

Tidak tersedianya media pembelajaran berupa LCD yang memang 
belum pernah kami gunakan. 16 

Dari hasil wawancara di atas, saat observasi memang benar bahwa 

penulis tidak pernah melihat media pembelajaran berupa LCD digunakan 

sebagai alat proses belajar mengajar di sekolah, yang mana hal tersebut 

dapat membantu dalam membangkitkan jiwa semangat dan memunculkan 

minat belajar peserta didik dari LCD yang digunakan dalam pembelajaran.  

2. Upaya Guru Bahasa Arab dalam Meningkatkan Motivasi Belajar 

Bahasa Arab Peserta Didik Kelas VII MTs. Yapis Polewali Mandar 

 Dari hasil wawancara penulis dengan Bapak Rusdi selaku guru bahasa 

Arab MTs. Yapis Polewali Mandar bahwa upaya yang dilakukan yaitu 

menanamkan kepada peserta didik akan pentingnya pembelajaran bahasa 

Arab. Adapun hasil wawancara dibawah sebagai berikut: 

Mendorong anak-anak untuk menanamkan pentingnya ilmu agama, dan 
berbicara soal pentingnya ilmu agama Islam, pintu utama yang harus 
dilewati adalah mengerti bahasa ajaran agama yaitu bahasa Arab, saya 
sudah berusaha memberikan pemahaman kepada peserta didik akan 
pentingnya mempelajari bahasa Arab.17 

                                                           

16Rusdi, Guru Kelas VII MTs. Yapis Polewali Mandar , Wawancara, Polman 26 
Agustus 2023. 

17Rusdi, Guru Kelas VII MTs. Yapis Polewali Mandar , Wawancara, Polman 26 
Agustus 2023. 
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Menanamkan ilmu agama kepada peserta didik dan belajar bahasa 

Arab sebagai alat untuk memahami Al-Qur’an dan Hadits memang perlu, 

karena bahasa Arab merupakan bahasa yang utama dalam agama Islam. 

Bahasa Arab adalah bahasa Al-Qur’an yang menjadi pedoman bagi umat 

Islam. Oleh karena itu guru harus menanamkan kepada peserta didik untuk 

belajar bahasa Arab dengan bersungguh-sungguh. Berdasarkan pengamatan 

penulis, upaya yang dilakukan guru Bahasa Arab dalam meningkatkan 

motivasi belajar peserta didik kelas VII MTs. Yapis Polewali Mandar yaitu 

dengan memberikan wejangan-wejangan sebagai bentuk menanamkan 

kepada peserta didik akan pentingnya pembelajaran Bahasa Arab. 

C. Pembahasan  

Dari hasil penulisan yang telah dilakukan oleh penulis kepada 

informan yakni guru pendidikan bahasa Arab dan peserta didik kelas VII 

MTs. Yapis Polewali Mandar guna memperoleh hasil yang diharapkan. 

Adapun permasalah-permasalahan yang ditemui dengan melakukan 

wawancara, observasi, dan dokumentasi adalah sebagai berikut: 

a. Minimnya Kemampuan Dasar Bahasa Arab Peserta Didik 

 Minimnya kemampuan dasar peserta didik juga berpengaruh 

terhadap proses pembelajaaran, dikarenakan masih banyak di antaranya 

yang belum pandai mengaji, sehingga dalam proses pembelajaran ketika guru 

menyuruh peserta didik satu persatu membaca kalimat bahasa Arab di papan 

tulis, dominan di antara mereka tidak bisa membaca sama sekali. Sedangkan 

kunci utama untuk belajar bahasa Arab setidaknya peserta didik tuntas 

dalam hal mengaji. Karena ketuntatasan peserta didik dalam mengaji itu 

lebih memudahkan guru dalam mentransfer ilmu bahasa Arab kepada 

peserta didik, agar proses belajar mengajar berjalan lancar.  
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Pembelajaran bahasa Arab di sekolah ada empat keterampilan yang 

harus dicapai yaitu keterampilan dalam mendengar (maharah istima’), 

keterampilan berbicara (maharah kalam), keterampilan membaca (maharah 

qira’ah), dan keterampilan menulis (maharah kitabah). Sedangkan untuk 

memudahkan guru dalam mentransfer ilmu ke peserta didik, sekurang-

kurangnya peserta didik harus tuntas dalam hal mengaji agar guru tidak 

kewalahan. Hal demikian yang menjadi salah satu hambatan guru dalam 

meningkatkan motivasi peserta didik. 

b. Kurangnya Kedisiplinan Belajar Peserta Didik 

 Masalah yang dihadapi oleh guru bahasa Arab dalam meningkatkan 

motivasi belajar bahasa Arab peserta didik adalah kedisiplinan peserta didik 

itu sendiri. Di MTs. Yapis Polewali Mandar Kelas VII, kedisiplinan peserta 

didik kurang, dikarenakan masih ada beberapa peserta didik yang berada di 

luar kelas bahkan setelah bel berbunyi. Ada yang sibuk cerita ada juga yang 

masih berada di kantin sekolah. Peserta didik juga banyak di antaranya tidak 

menyukai pembelajaran bahasa Arab dan itu yang membuat kedisiplinan 

mareka kurang. Bahkan pada saat proses pembelajaran terjadi masih ada 

beberapa peserta didik yang kadang keluar masuk kelas, walaupun sudah 

ditegur oleh guru tetap saja masih ada yang tidak mendengarkan. Hal 

demikian terjadi karena belum adanya peraturan yang cukup tegas dan kuat 

sehingga peserta didik tidak takut dan jerah.  

 Kedisiplinan peserta didik memiliki peran yang penting karena tanpa 

kedisiplinan maka peserta didik tidak akan menghasilkan karya yang 

diharapkan. Adapun bentuk-bentuk kedisiplinan peserta didik di sekolah 

yaitu: 
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1) Kedisiplinan Mentaati Tata Tertib Sekolah 

 Tata tertib sekolah pada dasarnya dibuat dan disusun yang berisikan 

aturan positif yang harus ditaati oleh elemen sekolah. Oleh karena itu tata 

tertib yang diberlakukan di sekolah akan menimbulkan sanksi bagi yang 

melanggar. Tata tertib bagi peserta didik yaitu bagaimana peserta didik 

melaksanakan aturan-aturan yang diberlakukan di sekolah, misalnya 

menggunakan seragam sekolah, memakai sepatu, memakai dasi dihari 

tertentu dan lain sebagainya. Peraturan ditetapkan sebagai bentuk upaya 

menciptakan kedisiplinan peserta didik dalam lingkungan sekolah.18 Tujuan 

tata tertib itu sendiri untuk membuat peserta didik menjadi mandiri dan 

bertanggung jawab. 

2) Disiplin Waktu Sekolah 

 Waktu itu sangat berharga karena waktu adalah sesuatu yang tidak 

dapat diputar kembali, waktu akan terus berjalan. Jadi orang bijak adalah 

orang yang memanfaatkan waktunya sebaik mungkin.  

 Memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya juga merupakan bagian 

dari perilaku disiplin. Oleh karena itu, disiplin waktu dalam sekolah tidak 

hanya diperuntukkan oleh guru, namun diperuntukkan juga kepada peserta 

didik, sehingga dengan memanfaatkan waktu sebaik mungkin, seseorang 

akan dapat mencapai tujuan yang diinginkan. Di sekolah pemanfaatan waktu 

yang kurang baik akan mengganggu proses belajar mengajar. 

3) Kedisiplinan Belajar Di Sekolah 

 Kedisiplinan belajar diartikan sebagai suatu sikap yang menunjukkan 

kepatuhan atau ketaatan terhadap peraturan-peraturan yang telah 

diberlakukan dan berkenaan dengan masalah belajar, baik peraturan 

                                                           

18Mallary M. Collins dan Don H. Fontenelle, Mengubah Perilaku Siswa, (Jakarta: 
Gunung Agung Mulia, 2000), h. 217.  
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ditentukan oleh sekolah, guru bahkan diri sendiri sebagai bentuk perubahan 

tingkah laku pada peserta didik. 

 Kedisiplinan belajar peserta didik dalam proses pembelajaran 

merupakan hal yang sangat penting dan perlu diperhatikan agar proses 

belajar yang ditempuh memperoleh hasil yang optimal, terkhusus proses 

belajar mengajar yang berlangsung di sekolah.  

4) Disiplin dalam Berpakaian 

 Meskipun seseorang dapat memakai pakaian sesuai dengan 

keinginannya, namun sebagai warga sekolah, mengikuti peraturan yang telah 

diberlakukan itu diharuskan, terutama dalam hal berpakaian. Melatih peserta 

didik untuk berseragam adalah mendidik, karena hal ini akan menciptakan 

jati diri peserta didik yang bersih, peduli diri sendiri. Namun demikian, jika 

hal itu tidak ditunjang oleh guru yang berpakain dengan baik, maka peserta 

didik juga akan sembarangan dalam berpakaian.19 Guru menjadi panutan 

yang akan dicontoh oleh peserta didik baik dari sikap maupun dari cara 

berpakaian. 

c. Rendahnya Keingintahuan Peserta Didik 

Masalah yang dihadapi oleh guru bahasa Arab dalam meningkatkan 

motivasi belajar bahasa Arab peserta didik yaitu rendahnya rasa ingin tahu 

peserta didik. Dengan kata lain tingkat perhatian peserta didik masih kurang, 

walupun hanya 1-2 orang saja yang memiliki rasa ingin tahu yang cukup, 

namun dominan di antara peserta didik acuh tak acuh dalam memperhatikan 

gurunya, ada yang menganggu temannya yang lain, ada juga yang sibuk sama 

dirinya sendiri.  

                                                           

19Tulus, Peran Disiplin pada Perilaku dan Prestasi Siswa, (Jakarta: Grasindo, 2004), h. 
30. 
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Beberapa alasan rasa ingin tahu sangat penting dalam proses 

pembelajaran yaitu: rasa ingin tahu akan membuat pikiran peserta didik 

menjadi aktif, rasa ingin tahu akan membuat peserta didik menjadi pengamat 

yang baik, yang kemudian dapat membuat peserta didik termotivasi untuk 

belajar lebih mendalam yang akan membawa kepuasan dalam diri peserta 

didik dan meniadakan rasa bosan untuk belajar.20 Di mana memiliki sikap 

rasa ingin tahu sangat diperlukan oleh peserta didik, agar peserta didik 

merasa tertarik untuk menggali sebuah informasi dalam proses 

pembelajaran.  

d. Keterbatasan Interaksi Antar Guru dengan Peserta Didik 

Problematika yang dialami oleh guru bahasa Arab dalam 

meningkatkan motivasi belajar peserta didik kelas VII MTs. Yapis Polewali 

Mandar yaitu, keterbatasan interaksi dengan peserta didik. Interaksi atau 

komunikasi yang baik dengan peserta didik sangat penting, karena interaksi 

atau komunikasi yang lancar antara guru dengan peserta didik akan 

menciptakan proses belajar mengajar yang menyenangkan sehingga peserta 

didik itu merasa nyaman terhadap gurunya baik itu ketika peserta didik 

bertanya ataupun berdiskusi, dengan demikian motivasi peserta didik akan 

bertambah. 

Manusia adalah makhluk individu dan sosial, setiap manusia tidak 

terlepas dengan adanya interkasi satu sama lain. Sama halnya dalam proses 

pembelajaran senantiasa merupakan proses kegiatan interaksi yakni peserta 

didik sebagai pelajar dan guru sebagai pihak yang mengajar di mana 

hubungan interaksi guru dengan peserta didik dalam proses belajar 

mengajar menjadi faktor yang sangat menentukan, karena bagaimanapun 

                                                           

20Alviani Saridevita, dkk., “Mengidentifakasi Rasa Ingin Tahu Siswa Terhadap 
Pelajaran IPS”, Jurnal Pendidikan dan Ilmu Sosial 2, no. 1 (03-2020): h. 76. 
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baiknya bahan pelajaran yang diberikan, bagaimanapun sempurnanya 

metode yang dipergunakan, tetapi hubungan guru dengan peserta didik 

merupakan hubungan yang tidak harmonis, maka dapat menciptakan suatu 

keluarga yang tidak diinginkan.21  

Oleh karena itu guru sebaiknya dapat mempererat interaksi dengan 

peserta didik baik didalam kelas maupun diluar pembelajaran, tujuannya 

untuk menciptakan proses belajar mengajar yang menyenangkan sehingga 

peserta didik itu merasa nyaman terhadap gurunya baik itu ketika peserta 

didik bertanya ataupun berdiskusi. Dengan demikian motivasi peserta didik 

pun akan bertambah. 

e. Kurangnya Perhatian dan Waktu Orang tua Terhadap Peserta Didik  

 Salah satu penyebab kesulitan guru dalam meningkatkan motivasi 

belajar peserta didik di MTs. Yapis Polewali Mandar yaitu karena faktor 

keluarga. Di mana kurangnya perhatian dan waktu dari orang tua peserta 

didik terhadap pendidikan anak di sekolah.  

 Dalam dunia pendidikan seorang peserta didik adalah sasaran utama 

akan keberhasilan atau ketercapaian tujuan pembelajaran, salah satu tujuan 

pembelajaran adalah keberhasilan peserta didik dalam belajar. Ketika 

seorang peserta didik mampu belajar dan beprestasi dengan baik di sekolah 

maupun di luar sekolah, hal ini tentunya di dorong oleh keinginannya yang 

kuat, hal ini tentunya sangat berkaitan dengan semangat/motivasi dari 

peserta didik. Tapi pada kenyataaannya banyak peserta didik yang tidak 

semangat belajar dan ini bisa di lihat dari kesehariannya di sekolah, seperti 

tidak aktif di kelas, tidak semangat mengerjakan tugas. Aspek yang kuat 

                                                           

21Roni, “Pola Interaksi Guru Pendidikan Agama Islam dengan Peserta Didik dalam 
Mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam Di SMP Negeri 4 Palu”, Skripsi, (Palu: Fak. Tarbiyah 
dan Ilmu Keguruan IAIN Palu, 2016), h. 22-29. 
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berpengaruh terhadap semangat belajar peserta didik adalah keluarga di 

rumah, karena peserta didik lebih banyak menghabiskan waktu di rumah 

ketimbang di sekolah. Keluarga memberikan pengaruh yang sangat besar 

terhadap pendidikan seoarang anak, anak akan semangat belajar apabila di 

dukung baik oleh keluarga di rumah, peserta didik akan termotivasi apabila 

orang tua perhatian terhadap pendidikan anaknya. Perhatian orang tua 

sangat di perlukan untuk memotivasi peserta didik agar lebih giat belajar dan 

tentunya memiliki prestasi akademik maupun nonakademik yang 

cemerlang.22 

 Perhatian yang kurang dari orang tua ditandai dengan jarangnya 

mereka menyuruh anak belajar, tidak mengingatkan anak agar mengerjakan 

tugas sekolah, dan tidak peduli dengan keadaan anak pada saat anak berada 

di sekolah. Dengan keadaan seperti ini tentunya para peserta didik tidak 

bersemangat belajar, karena kurangnya perhatian dari orang tua di rumah 

mampu menurunkan motivasi belajar. 

 Sedangkan kurangnya dari waktu orang tua terhadap anaknya dapat 

dilihat dari sibuknya orang tua sehari-hari, baik sibuk karena aktivitas 

kerjaan maupun sibuk karena ada urusan lain. Apabila orang tua kurang 

meluangkan waktu kepada anaknya, maka seorang anak bisa tidak semangat 

belajar karena si anak merasa tidak ada perhatian dari orang tua.  

f. Tidak Tersedianya Media Pembelajaran 

Masalah yang dihadapi guru bahasa Arab di MTs. Yapis Polewali 

Mndar yaitu tidak tersedianya media pembelajaran. Seperti tidak tersedianya 

                                                           

22Kurniawati Syahrani, dkk., “Analisis Faktor Orang Tua Penyebab Rendahnya 
Motivasi Belajar pada Mata Pelajaran Sosiologi Di SMA”, Jurnal Pendidikan dan Pembelajaran 
Khatulistiwa 4, no. 9 (2015), h. 5-6. 
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alat bantu berupa LCD. Sedangkan media pembelajaran itu dapat mendukung 

dalam meningkatkan minat dan motivasi peserta didik. 

Dalam proses belajar mengajar, dua unsur yang penting yaitu metode 

belajar dan media pengajaran, karena kedua aspek ini saling berkaitan. 

Pemilihian salah satu metode mengajar tertentu akan mempengaruhi jenis 

media pembelajaran yang sesuai, meskipun masih ada beberapa aspek yang 

harus diperhatikan dalam memilih media, antara lain tujuan pembelajar, 

jenis tugas, respon yang diharapkan peserta didik dapat menguasai setelah 

pembelajaran berlangsung, konteks pembelajaran dan karakteristik peserta 

didik. Meskipun demikian, dapat dikatakan bahwa salah satu fungsi utama 

dari media pembelajaran yaitu sebagai alat bantu mengajar yang turut 

mempengaruhi kondisi, dan lingkungan belajar yang ditata dan diciptakan 

oleh guru. Pemakaian media pengajaran dalam proses belajar mengajar 

dapat membangkitkan keinginan, minat, motivasi dan dapat rangsangan 

kegiatan belajar peserta didik.23  

Adapun upaya yang dilakukan oleh guru bahasa Arab dalam 

meningkatkan motivasi belajar bahasa Arab peserta didik kelas VII MTs. 

Yapis Polewali Mandar yaitu menanamkan kepada peserta didik akan 

pentingnya belajar bahasa Arab 

Upaya yang dilakukan oleh guru bahasa Arab dalam meningkatkan 

motivasi belajar peserta didik kelas VII MTs. Yapis Polewali Mandar yaitu, 

menanamkan kepada peserta didik akan pentingnya bahasa Arab, di mana 

belajar bahasa Arab memang perlu, karena bahasa Arab merupakan bahasa 

yang utama dalam agama Islam. Bahasa Arab adalah bahasa Al-Qur’an yang 

menjadi pedoman bagi umat Islam. Oleh karena itu guru harus menanamkan 

                                                           

23Azhar Arsyad, Media Pembelajaran, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), h. 27. 
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kepada peserta didik untuk belajar bahasa Arab dengan bersungguh-

sungguh.  

Adapun bentuk upaya yang dilakukan oleh guru dalam menanamkan 

kepada peserta didik akan pentingnya belajar bahasa seperti memberikan 

wejangan-wejangan. 

Ada beberapa hal yang menjadi keutamaan bahasa Arab yaitu : 

1) Bahasa Arab merupakan bahasa Al-Qur’an. Allah Swt berfirman dalam 

QS Al-zukhruf/43: 3 yang berarti, “kami menjadikan Al-Qur’an dalam 

bahasa Arab agar kamu mengerti.” 

2) Bahasa Arab merupakan bahasa yang digunakan Nabi Muhammad 

saw., dan para sahabat. Hadis nabi yang sampai kepada kita juga 

menggunakan bahasa Arab, demikian pula kitab-kitab fikih, tauhid 

tertulis dengan bahasa Arab. Sehingga penguasaan bahasa Arab 

menjadi pintu gerbang dalam memahami berbagai warisan keilmuan 

Islam. 

3) Terhadap keindahan dalam kosakata Arab, sehingga orang yang 

mencermati ungkapan dan kalimat dalam bahasa Arab, maka ia akan 

merasakan sebuah ungkapan yang indah dan jelas.24  

Melihat pentingnya mempelajari bahasa Arab, maka kita perlu 

mempelajarinya. Guru yang mengajarkan bahasa Arab kepada peserta didik, 

setidaknya memberikan motivasi pentingnya mempelajari bahasa Arab 

dengan bersungguh-sungguh.  

                                                           

24Fathoni, “Pentingnya Penguasaan Bahasa Arab Bagi Pendakwah”, Jurnal Program 
Studi PGMI 8, no. 1 (03-2021): h. 147. 
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BAB V 

PENUTUP 

A.  Kesimpulan 

Berdasarkan dari hasil penelitian yang telah dikupas dari hasil 

pembahasan sebelumnya tentang Problematika Guru Bahasa Arab dalam 

Meningkatkan Motivasi Belajar Bahasa Arab Peserta Didik Kelas VII MTs. 

Yapis Polewali Mandar, maka dapat disimpulkan bahwa: 

1. Problematika yang dihadapi oleh guru Bahasa Arab dalam 

meningkatkan motivasi belajar Bahasa Arab peserta didik yaitu: 

problematika internal meliputi metode yang digunakan oleh guru 

kurang variatif. Adapun problematika eksternal meliputi minimnya 

kemampuan dasar Bahasa Arab, kurangnya disiplin, rendahnya 

keingintahuan pelajaran Bahasa Arab, keterbatasan interaksi antar 

guru dengan peserta didik, kurangnya perhatian dan waktu orang tua 

terhadap peserta didik, serta tidak tersedianya media pembelajaran 

berupa LCD. 

2. Upaya-upaya yang dilakukan guru Bahasa Arab dalam meningkatkan 

motivasi belajar Bahasa Arab peserta didik yaitu menanamkan kepada 

peserta didik akan pentingnya belajar Bahasa Arab.  

B.  Implikasi Penelitian 

Dengan melihat berbagai Problematika Guru Bahasa Arab dalam 

Meningkatkan Motivasi Belajar Bahasa Arab Peserta Didik, untuk itu penulis 

ingin menyampaikan beberapa implikasi kaitannya dengan judul dan hasil 

penulisan yang telah dilakukan, dan semoga bermanfaat bagi semua pihak. 

Adapun implikasi tersebut sebagai berikut: 
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1. Sekolah menyadari minimnya fasilitas yang ada sehingga dapat 

menyediakan sarana yang dibutuhkan dalam rangka mengefektifkan 

pembelajaran untuk mencapai tujuan pembelajaran. 

2. Guru dapat memberikan bimbingan dan motivasi kepada peserta 

didik agar peserta didik lebih disiplin, aktif dan kemampuannya 

dasarnya meningkat serta rasa ingin tahunya juga meningkat. 

3. Guru Bahasa Arab menyadari untuk menggunakan metode yang lebih 

variatif dalam pembelajaran. 

4. Guru bahasa Arab menyadari adanya keterbatasan interaksi dengan 

peserta didik sehingga dapat melakukan pendekatan dan memberikan 

perhatian agar peserta didik merasa dekat dan senang dengan guru 

yang bersangkutan sehingga dapat memicu semangatnya dalam 

belajar.  

5. Guru menjalin hubungan kerja sama yang baik dengan wali murid dan 

saling memberikan informasi dengan memantau perkembangan 

peserta didik baik di sekolah maupun di luar sekolah. 

6. Peserta didik agar rajin dalam mengikuti pembelajaran yang diajarkan 

oleh guru termasuk pembelajaran bahasa Arab sehingga diperoleh 

hasil belajar yang memuaskan serta kedisiplinan dalam proses 

pembelajaran juga dapat ditingkatkan. 
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Wawancara dengan peserta didik terkait        Wawancara terkait minat peserta 
didik cara mengajar guru di kelas            terhadap pembelajaran Bahasa Arab 

 
 

 

 
 
Wawancara terkait metode yang             Wawancara terkait kedekatan antar   
digunakan guru Bahasa Arab dalam      peserta didik dengan guru Bahasa Arab 
mengajar                

 

 

 

 

 



67 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Wawancara dengan guru Bahasa Arab pada hari Sabtu, tanggal 26-08-2023 

 

 

 

 

 

 

 

 Wawancara dengan guru Bahasa Arab pada hari Sabtu, Tanggal 09-09-2023 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Foto bersama Guru bahasa Arab setelah wawancara 
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Suasana Proses Pembelajaran Kelas VII MTs. Yapis Polewali Mandar 
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