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PEDOMAN TRANSLITERASI  

A. Transliterasi Arab-Latin 

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat 

dilihat pada tabel berikut: 

1. Konsonan  

Huruf  Arab Nama Huruf Latin Nama 

 alif tidak dilambangkan tidak dilambangkan ا

 ba b be ب

 ta t te ت

 s\a s\ es (dengan titik di atas) ث

 jim j je ج

 h}a h} ha (dengan titik di bawah) ح

 kha kh ka dan ha خ

 dal d de د

 z\al z\ zet (dengan titik di atas) ذ

 ra r er ر

 zai z zet ز

 sin s es س

 syin sy es dan ye ش

 s}ad s} es (dengan titik di bawah) ص

 d{ad d} de (dengan titik di bawah) ض

 t}a t} te (dengan titik di bawah) ط

 z}a z} zet (dengan titik di bawah) ظ

 ain ‘ apostrof terbalik‘ ع

 gain g Ge غ

 fa f Ef ؼ
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Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi 

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

(’). 

2. Vokal 

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

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

Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai 

berikut: 

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara 

harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu: 

 qaf q Qi ؽ

 kaf k ka ؾ

 lam l el ؿ

 mim m em ـ

 nun n en ف

 wau w we ك

 ha h ha ػو

 hamzah ’ apostrof ء

 ya y ye ل

Tanda Nama Huruf Latin Nama 

 fath}ah a a ا  

 Kasrah i i ا  

 d}amah u u ا  

Tanda Nama Huruf Latin Nama 

 fath}ah dan ya>’ ai a dan i ى ى   
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Contoh: 

 kaifa :ك ي ف  

 haula : ى و ؿ  

3. Maddah  

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, 

transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu: 

Contoh: 

 ma>ta : م ات  

 <rama : ر م ى

 qi>la : ق ي ل  

 yamu>tu :   يَ  و ت  

4. Ta>’ marbu>t}ah 

Transliterasi untuk ta>’ marbu>t}ah ada dua, yaitu: ta>’ marbu>t}ah yang hidup 

atau mendapat harakat fath}ah, kasrah, dan d}ammah, transliterasinya adalah [t]. 

Sedangkan ta>’ marbu>t}ah yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya 

adalah [h]. 

Kalau pada kata yang berakhir dengan ta>’ marbu>t}ah diikuti oleh kata yang 

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

ta>’marbu>t}ah itu ditransliterasikan dengan ha (h). 

 

 fath}ah dan wau au a dan u ىػ و  

Harakat dan 

Huruf 
Nama 

Huruf dan 

Tanda 
Nama 

َل َا      ... ... fath}ah dan alif atau ya>’ a> a dan garis di atas 

 kasrah dan ya>’ i> i dan garis di atas  ىى

 d}amah dan wau u> u dan garis di atas  ى و
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Contoh: 

 <raud}ah al-at}fal : ر ك ض ة  الْ   ط ف اؿ  

ل ة    al-madi>nah al-fa>d}ilah : ا ل م د يػ ن ة  ال ف اض 

م ة   ك   al-h}ikmah :  ا لْ 

5. Syaddah (Tasdi>d) 

Syaddah atau tasydi>d yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan 

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

perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah. 

Contoh: 

 <rabbana : ر بَّنا  

ن ا  <najjaina : مذ َّيػ 

 al-haqq : ا لْ  ق  

 nu‚ima : نػ عِّم  

 aduwwun‘ : ع د ك  

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

kasrah ( ) ى ي    maka ia ditransliterasi seperti huruf maddah menjadi i>. 

Contoh: 

 ali> (bukan ‘Aliyy atau ‘Aly)‘ : ع ل ي  

 arabi> (bukan ‘Arabiyy atau ‘Araby)‘ : ع ر  ب   

6. Kata Sandang 

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf 

 Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang .(alif lam ma‘arifah)اؿ

ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsiyyah 

maupun huruf qamariyyah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung 

yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya 

dan dihubungkan dengan garis mendatar (-) 
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Contoh: 

 al-syamsu (bukan asy-syamsu) : ا لشَّم س  

 al-zalzalah (bukan az-zalzalah) : ا لزَّل ز ل ة  

 al-falsafah : ا ل ف ل س ف ة  

 al-bila>du : ا ل ب لا د  

7. Hamzah 

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

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

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

Contoh: 

ta’murun : ت أ  م ر ك ف   > 

 ‘al-nau : ا لنػَّو ع  

ءه   syai’un : ش ي 

 umirtu : أ م ر ت  

8. Penulisan Kata Arab yang Lazim Digunakan dalam Bahasa Indonesia 

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

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

kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa 

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

digunakan dalam dunia akademik tertentu, tidak lagi ditulis menurut cara 

transliterasi di atas. Misalnya, kata al-Qur’an (dari al-Qur’a>n), alhamdulillah, dan 

munaqasyah. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian 

teks Arab, maka harus ditrans-literasi secara utuh.  

Contoh: 

Fi> Zila>l al-Qur’a>n 

al-Sunnah qabl al-tadwi>n 
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9. Lafz} al-Jala>lah (الله) 

Kata ‚Allah‛ yang didahului partikel seperti huruf jarr  dan huruf lainnya 

atau berkedudukan sebagai mud}a>f ilaih (frasa nominal), ditransliterasi tanpa 

huruf hamzah. 

Contoh: 

 billa>hب ا لله di>nulla>hد ي ن  الله  

Adapun ta>’ marbu>t}ah di akhir kata yang disandarkan kepada lafz} al-

jala>lah, ditransliterasi dengan huruf [t]. 

Contoh: 

الله ى م  فِ   ر حْ  ة   hum fi>rah}matilla>h 

10. Huruf Kapital 

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

transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf 

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

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

tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri 

didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap 

huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak 

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

kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul 

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

maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR). Contoh: 

Wa ma> Muh}ammadun illa> rasu>l 

Inna awwala baitin wud}i‘alinna>si lallaz \i> bi Bakkata muba>rakan 

Syahru Ramad}a>n al-laz\i> unzila fi>h al-Qur’a>n 

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

Al-Gaza>li> 

Al-Munqiz\ min al-D}ala>l 

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

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

harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi. 

Contoh: 

11. Daftar Singkatan 

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah: 

swt.  = subh}a>nahu> wa ta‘a>la> 

saw.   = s}allalla>hu ‘alaihi wa sallam 

a.s.   = ‘alaihi al-sala>m 

H   = Hijrah 

M   = Masehi 

SM   = Sebelum Masehi 

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

w.   = Wafat tahun 

QS …/…: 4 = QS al-Baqarah/2: 4 atau QS Ā l ‘Imrā n/3: 4 

HR   = Hadis Riwayat 

 

 

 

 

 

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

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

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

Abu>) 
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ABSTRACT 

 

Name  : Andi Haidir Mappamasing 

Student ID : 80400221033 

Study Program : Arabic Language Education 

Title : Analysis of the Difficulty of Using Dhamir in Number 

Form among Class IX Students at MTs Darul Abrar, Bone 

Regency 

This research aims to describe: (1) The difficulty of using dhamir in 

number form among class IX students at MTs Darul Abrar, Bone Regency. (2) 

Factors that cause difficulties in using dhamir in number form among class IX 

students at MTs Darul Abrar, Bone Regency. (3) Solution to overcome the 

difficulty of using dhamir in number form among class IX students at MTs Darul 

Abrar, Bone Regency. 

This research includes qualitative descriptive research with the 

phenomenological approach. Data sources are primary and secondary data 

sources. The data collection methods in this research used observation, 

interviews, and documentation methods. The data analysis techniques used are 

data reduction, data display, and conclusion. Meanwhile, the data validity tests 

are the degree of trustworthiness, transferability, dependability, and 

confirmability. 

The research results show that: (1) The utilization of dhamir in number or 

sentence form can cause several difficulties for students, especially for students 

who are studying languages that use dhamir. Some of the difficulties faced by 

class IX students at MTs Darul Abrar Bone Regency based on the interview and 

observations results are as follows: students have difficulty memorizing and 

understanding the concept of dhamir, students have difficulty distinguishing 

dhamir muzakkar and dhamir muannats, students have difficulty distinguishing 

mufrod, mutsanna, and jama', students find it difficult to differentiate between 

dhamir mutakallim, mukhatab, and ghaib, students find it challenging to 

differentiate dhamir muttashil, munfashil, and students find it difficult to 

determine dhomir when the fi'il contains the letter illah (fi'il mu'tal). (2) Based 

on the interviews and observations, several factors can cause difficulties in using 

dhamir in numbers (sentences) form for students. These factors include Internal 

factors (interest factors, student attention factors, and factors that do not 

understand the concept of dhamir) and external factors (educator factors, 

teaching method factors, lack of practical training factors, curriculum factors, 

facilities, and infrastructure factors). (3 ) The following are several solutions that 

can help overcome the difficulties of using dhamir in numbers (sentences) form 

for students: Clear presentation of the dhamir concept, Direct practical exercises, 

Feedback correction, Multimedia learning materials, Group activities, diverse 

learning resources, active learning methods, and adjustment to ability level. 

This research implies that for other researchers who wish to research in the 

same study area, it is hoped that they can focus on analyzing Dhamir's 

difficulties with other Arabic language rules. 
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 أَنْدِي حَيْدِر مَبّاماَسِيْنغ:  طالب
 ٢ٓ٠ٓٓ٨۲١ٓ٠٠:  رقم القيد

 : تدريس اللغة العربية القسم
في تركيب الجمل  الضميرأنواع  عند استخدام صعوبةتحليل ال:   موضوع الرسالة

" اررَ ب ْ الَ  ار  دَ "المدرسة المتوسطة بالتاسع  لصفطلاب اللدى ال
 ب  وْنِي. منطقة

 لطلاب الجملفِ  الضمتَأنواع  استخداـ صعوبةكصف  )أولًا(تهدؼ ىذه الرسالة إلى :  
العوامل التي تسبب  كصف)ثانياً( . بػ و ن   " منطقةارر  بػ  الْ   ار  د  "المدرسة المتوسطة بالتاسع  لصفال

تعيتُ أنواع العظاـ فِ  بػ و ن  " منطقة ارر  بػ  الْ   ار  د  "المدرسة المتوسطة فِ التاسع  لصفال طلاب صعوبات
فِ التاسع  لصفطلاب ال الصعوبات التي يواجههال كصف الطريقة لْ )ثالثاً(. على الجملالضمتَ 

 .على الجملالضمتَ تعيتُ أنواع فِ  " منطقة بػ و ن  ارر  بػ  الْ   ار  د  "المدرسة المتوسطة 
 مدخلالمستخدـ ىو  دخلكالمكيفي  كصفي .  بحثالمنهج المستخدـ فِ ىذا البحث ىو منهج ك  
مصادر البيانات الْكلية كمصادر البيانات الثانوية.  فيو فتتكوف منمصادر البيانات كأما ظاىرم. 

ثم  قاـ طرؽ الملاحظة كالمقابلات كالتوثيق. ىي طرؽ جمع البيانات فِ ىذا البحث  كمع ذلك كانت
 لبيانات كاستخلاص الاستنتاجات.ا تقليل البيانات كعرض باستخداـتحليل البيانات ب الباحث

 .ةتميدرجة الثقة كقابلية النقل كالاعتمادية كالْىي صحة البيانات إف طريقة الاختبار ل كبجانب ذلك
فِ الجمل  الضمتَعدة أنواع استخداـ إف  )أولًا(: إلى الرسالةنتيجة البحث فِ ىذه  أظهرت

. عدة أنواع من الضمائر تشتمل علىعند تدريس الجمل العربية التي  للطلاب صعوبات تسبب
" ارر  بػ  الْ   ار  د  "المدرسة المتوسطة فِ التاسع  لصفالتي يواجهها طلاب ال كالتحديات الصعوباتف

 المقابلات كالملاحظات ىي كما يلي: يواجو الطلاب صعوبة فِ فهم ةجينت حسب منطقة بػ و ن  
 ؤنثالمضمتَ الذكر ك المضمتَ الالطلاب التمييز بتُ على  حفظ تعريفو كيصعبالضمتَ ك  ماىية

تكلم المضمتَ الالطلاب التفريق بتُ على  كمع ذالك يصعب التمييز بتُ المفرد كالمثتٌ كالجمعك 
لفعل لضمتَ ال مع تصعب عليهم تعيتُل صنفالمل ك صتالمضمتَ الالتفريق بتُ ة ك غيبالخاطب ك المك 

أنواع  اختيارفِ ت على الطلاب صعوباأشباب العدة  ةكالملاحظ ةدل ت نتيجة المقابل)ثانياً( . المعتل
مل اععلى مل تتشكىي العوامل الداخلية  فالعوامل المعوقات فيو تتكوف من .لتًكيب الجمل الضمتَ
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تشمل فالعوامل الخارجية . كأما الضمتَ هم عنفهمعدـ عامل ك  كانتباه الطلاب بالتعلم الاىتماـ
 الدراسية عدـ كجود التدريب العملي عامل المناىجكعامل التدريس  منهجعامل  درسعامل المعلى 

تعيتُ أنواع طلاب فِ ال الصعوبات التي يواجههاحل إف طرؽ  )ثالثاً( .المرافق كالبنية التحتيةعامل ك 
رين عملية موجهة اتمكإجراء بشكل كاضح  ائر كأنواعها: عرض مفهوـ الضمىي على الجملالضمتَ 

أنشطة جماعية كقياـ  ل التعليمكسائ مع استخداـ مواد تعليمية متعددةكأخد راجعة الممع تصحيح كال
 تغيتَ المواد لتكوفك  ةشطام النيالتعل مناىجم المناسبة المتنوعة كاستخداـ ياستخداـ مصادر التعلك 

 .الطلاب كمهارتهم قدرةمع  ياك امس
يرغب فِ  مالآخر الذللباحث لباحث ا يأمل نتيجة ىذا البحث ىي منكالآثار المتًتبة 

 .قواعد اللغة العربية فِر ائضملل أخرل تحليل صعوباتب يقوـأف   نفس مجاؿ الدراسةعن البحث 
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ABSTRAK 

Nama : Andi Haidir Mappamasing 

NIM : 80400221033 

Prodi : Pendidikan Bahasa Arab 

Judul : Analisis Kesulitan Penggunaan Bentuk-bentuk Dhamir dalam 

Jumlah  Pada Peserta Didik Kelas IX di MTs Darul Abrar 

Kabupaten Bone 

 Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan: (1) Kesulitan penggunaan 

bentuk-bentuk dhamir dalam jumlah pada peserta didik kelas IX di MTs Darul 

Abrar Kabupaten Bone. (2) Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya kesulitan 

penggunaan bentuk-bentuk dhamir dalam jumlah pada pada peserta didik kelas 

IX di MTs Darul Abrar Kabupaten Bone. (3) Solusi dalam mengatasi kesulitan 

penggunaan bentuk-bentuk dhamir dalam jumlah pada pada peserta didik kelas 

IX di MTs Darul Abrar Kabupaten Bone. 

 Penelitian ini termasuk penelitian deskriptif kualitatif, dengan pendekatan 

yang digunakan adalah pendekatan fenomenologi. Sumber data yaitu sumber 

data primer dan sumber data sekunder. Adapun metode pengumpulan data dalam 

penelitian ini menggunakan metode observasi, wawancara dan dokumentasi. 

Teknik analisis data yang digunakan adalah reduksi data, display data dan 

penarikan kesimpulan. Sementara itu, uji keabsahan data yang digunakan adalah 

derajat kepercayaan (credibility), keteralihan (transferability), kebergantungan 

(dependability), dan kepastian (confirmability). 

 Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: (1) Penggunaan bentuk-bentuk 

dhamir dalam jumlah dapat menimbulkan beberapa kesulitan bagi peserta didik, 

terutama bagi mereka yang sedang mempelajari bahasa yang menggunakan 

dhamir. Beberapa kesulitan yang dihadapi oleh peserta didik kelas IX di MTs 

Darul Abrar Kabupaten Bone berdasarkan hasil wawancara dan observasi  adalah 

sebagai berikut: peserta didik sulit menghafal dan memahami dhamir, peserta 

didik sulit membedakan dhamir muzakkar dan dhamir muannats, peserta didik 

sulit membedakan mufrod, mutsanna dan jama’, peserta didik sulit membedakan 

dhamir mutakallim, mukhatab,  dan ghaib, peserta didik sulit membedakan 

dhamir muttashil, munfashil, dan peserta didik sulit menentukan dhamir ketika 

fi’ilnya terdapat huruf illah (fi’il mu’tal). (2) Berdasarkan hasil wawancara dan 

observasi terdapat beberapa faktor yang dapat menyebabkan kesulitan 

penggunaan bentuk-bentuk dhamir dalam jumlah pada peserta didik. Beberapa 

faktor tersebut antara lain : Faktor internal meliputi (faktor minat, faktor 

perhatian peserta didik dan faktor ketidakpahaman dhamir) dan faktor eksternal 

meliputi (faktor pendidik, faktor metode pengajaran, faktor kurangnya latihan 

praktis, faktor kurikulum, faktor sarana dan prasarana) (3) Berikut adalah 

beberapa solusi yang dapat membantu mengatasi kesulitan penggunaan bentuk-

bentuk dhamir dalam jumlah pada peserta didik: Penyajian dhamir secara jelas,  

Latihan praktis yang terarah, Koreksi umpan balik, Materi pembelajaran 

multimedia, Aktivitas berkelompok, Penggunaan sumber belajar yang beragam, 

Penggunaan metode pembelajaran aktif dan Sesuaikan dengan tingkat 

kemampuan. 
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 Implikasi penelitian ini yaitu kepada peneliti lainnya yang berkeinginan 

untuk meneliti dalam wilayah kajian yang sama, diharapkan dapat mengambil 

fokus pada analisis kesulitan dhamir terhadap kaidah bahasa Arab yang lain.
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Bahasa arab merupakan Bahasa yang kaya akan keanekaragaman kalimat 

yang terkandung di dalamnya, hal ini dibuktikan dengan banyaknya syair-syair 

(puisi-puisi) novel ataupun prosa. Bahasa Arab adalah salah satu bahasa Mayor di 

dunia yang merupakan bahasa resmi kurang lebih 20 Negara. Sebagaimana yang 

dikemukakan oleh Azhar Arsyad bahwa: 

Bahasa Arab merupakan bahasa resmi yang digunakan oleh kurang lebih 

Dua Puluh (20) Negara dan karena ia merupakan bahasa kitab suci al-
qur’a>n dan tuntunan agama umat Islam sedunia, maka tentu saja ia 

merupakan bahasa yang paling besar signifikannya bagi ratusan juta 

muslim sedunia, apakah ia berkebangsaan Arab atau bukan.
1
 

Selain itu, Bahasa Arab menjadi bahasa kitab-kitab ilmu pengetahuan 

agama. Pembelajaran Bahasa Arab di Indonesia terlaksana baik di lembaga 

formal maupun non formal, salah satunya adalah di pondok pesantren. 

Bahasa Arab sebagai mata pelajaran di Lembaga-lembaga islam karena 

merupakan Bahasa teks al-qur’a>n yang merupakan sarana mengkomunikasikan 

kalamulla>h. Allah swt berfirman dalam Qs.Yusuf /12:1-2:  

 إنا أنزلناه قرانان عربياًّ لعلكم تعقلوف
Terjemahan: 

Sesungguhnya kami menurunkan berupa al-qur’a>n dengan berbahasa 

Arab, agar kamu memahaminya.
2
 

Ja’far Muhammad Ibnu Jarir at-Thabari dalam tasfir Jami’ al-Bayan fi> 

ta’wi>l al-qur’a>n menjelaskan bahwa: Allah Swt Berfirman ‚Sesungguhnya kami 

                                                           
1
Azhar Arsyad, Bahasa Arab dan Metode Pengajarannya : Beberapa Pokok Pikiran 

(Cet.ll; Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2004), h. 1. 

2
Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahannya (Jakarta : Yayasan Penyelenggara 

Penterjemah/Pentrafsir Al-Qur'an, 1971), h. 348. 
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telah menurunkan kitab yang jelas ini, yaitu al-qur’a>n yang berbahasa Arab 

kepada orang-orang Arab karena bahasa dan ucapan mereka adalah Bahasa Arab. 

Kami turunkan kitab ini dalam bahasa mereka agar mereka memahaminya, dan 

itulah firman-Nya ‚agar kalian mengerti‛.
3
 

Ayat di atas menjelaskan pentingnya belajar Bahasa Arab, bukan hanya 

karena faktor komunikatif bahasa tersebut, tetapi juga karena bahasa ini 

merupakan sarana untuk memahami al-qur’a>n. Dalam al-Maqa>sid al-H{asanah Fi> 

Baya>n Kas\i>r Min al-Ahadi>s\ al-Musytahirah 'ala Assinnah, dijelaskan: 

 أحبوا العرب لثلاث: لْن عرب كالقرآف عرب ككلاـ أىل الجنة عرب.
Artinya: 

‚Cintailah bahasa Arab karena tiga hal: 1) karena aku berasal dari bangsa 

Arab; 2) al-qur’a>n berbahasa Arab; 3) dan bahasa penduduk surga adalah bahasa 

Arab‛.4  

Al-Qur’a>n dan Hadis\ merupakan sumber aqidah dan syariah Islam, tidak 

dapat dipelajari tanpa adanya penguasaan bahasa Arab, maka kaedah-kaedah 

yang diperlukan dalam memahami Al-qur’a>n bersendi atas kaedah-kaedah bahasa 

Arab, di antaranya adalah bentuk-bentuk dhamir. 

Dalam pembelajaran Bahasa Arab tingkat madrasah pengetahuan terhadap 

penggunaan isim dhamir merupakan hal yang penting, sebab penggunaannya 

sering ditemukan dalam susunan kalimat. Meskipun demikian, pada 

kenyataannya masih banyak peserta didik yang sulit membedakan antara sekian 

bentuk-bentuk dhamir. Sehubungan dengan hal tersebut, penggunaan bentuk-

bentuk dhamir dalam jumlah (kalimat) sering kali terjadi kesalahan. Kesalahan 

                                                           
3
Ja’far Muhammad Ibnu Jarir at-Thabari, Jami’ al-Bayan fi> ta’wi>l al-Quran (Cet. VII; 

Cairo: al-Tawfikia), h. 158. 

4
Muhammad Abdur Rahman Assakhawiy, al-Maqa>sid al-H{asanah Fi> Baya>n Kas\i>r Min al-

Ahadi>s\ al-Musytahirah 'ala Assinnah (Cet. I: Darul Kitab al-'Arabiy, 1405H /1985 M), h. 63.  
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dalam penggunaan dhamir ini akan menimbulkan kesalahan dalam pengertian 

terhadap jumlah. 

Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan di Madrasah Tsanawiyah 

Darul Abrar Kabupaten Bone, peneliti menemukan kesulitan peserta didik dalam 

membedakan bentuk-bentuk dhamir. Salah satu penyebabnya karena peserta 

didik tidak menguasai kaedah perubahan dhamir.  

Berkaitan dengan masalah tersebut, peneliti tertarik untuk meneliti 

dengan menganalisis kesulitan penggunaan bentuk-bentuk dhamir dalam jumlah 

pada peserta didik kelas IX di Madrasah Tsanawiyah Darul Abrar Kabupaten 

Bone. 

B. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus 

1. Fokus Penelitian 

Penelitian ini difokuskan pada kesulitan penggunaan bentuk-bentuk 

dhamir dalam jumlah pada peserta didik kelas IX di Mts Darul Abrar Kabupaten 

Bone. 

2. Deskripsi Fokus 

Adapun deskripsi fokus berfungsi untuk memberi gambaran secara umum 

berupa batasan-batasan terhadap penelitian yang akan dilakukan. Deskripsi fokus 

penelitian ini ialah:  

a. Masalah kesulitan penggunaan bentuk-bentuk dhamir dalam jumlah pada 

peserta didik kelas IX di Mts Darul Abrar Kabupaten Bone. 

b. Faktor yang menyebabkan terjadinya kesulitan penggunaan bentuk-bentuk 

dhamir dalam jumlah pada peserta didik kelas IX di Mts Darul Abrar 

Kabupaten Bone. 

c. Solusi dalam mengatasi kesulitan penggunaan bentuk-bentuk dhamir dalam 

jumlah pada pada peserta didik kelas IX di MTs Darul Abrar Kabupaten Bone. 
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Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka yang menjadi fokus 

penelitian dan deskripsi fokusnya penelitian ini ialah sebagai berikut: 

Tabel 1.1 Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus 

Fokus Penelitian Deskripsi Fokus 

Kesulitan penggunaan bentuk-

bentuk dhamir dalam jumlah pada 

peserta didik kelas IX di Mts 

Darul Abrar Kabupaten Bone 

 

1. Masalah kesulitan penggunaan 

bentuk-bentuk dhamir dalam 

jumlah pada peserta didik kelas IX 

di Mts Darul Abrar Kabupaten 

Bone 

2. Faktor yang menyebabkan 

terjadinya kesulitan penggunaan 

bentuk-bentuk dhamir dalam 

jumlah pada peserta didik kelas IX 

di Mts Darul Abrar Kabupaten 

Bone 

3. Solusi dalam mengatasi kesulitan 

penggunaan bentuk-bentuk dhamir 

dalam jumlah pada pada peserta 

didik di MTs Darul Abrar 

Kabupaten Bone 

C. Rumusan Masalah 

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: 

1. Apa saja kesulitan penggunaan bentuk-bentuk dhamir dalam jumlah pada 

peserta didik kelas IX di MTs Darul Abrar Kabupaten Bone? 
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2. Faktor-faktor apa yang menyebabkan terjadinya kesulitan penggunaan 

bentuk-bentuk dhamir dalam jumlah pada pada peserta didik kelas IX di 

MTs Darul Abrar Kabupaten Bone? 

3. Apa solusi dalam mengatasi kesulitan penggunaan bentuk-bentuk dhamir 

dalam jumlah pada pada peserta didik kelas IX di MTs Darul Abrar 

Kabupaten Bone? 

D. Kajian Pustaka 

Pada dasarnya peneliti menyadari bahwa tidak menutup kemungkinan 

dalam penelitian tesis ini yang akan peneliti teliti, mempunyai kemiripan dngan 

penelitian tesis lain. Penelitian yang berhubungan dengan dhamir yang dikaji 

baik dalam bentuk buku, makalah, tinjauan teori, tinjauan kepustakaan maupun 

hasil penelitian. Penulis menyadari bahwa tidak menutup kemungkinan dalam 

penelitian ini memiliki kemiripan dengan penelitian yang lain. 

1. Penelitian yang dilakukan oleh Irma Darwis dengan judul ‚Ad-dhamair 

Al-Munfashil wal Muttashil suatu Analisis Bahasa dalam surah As-

sajadah‛. Hasil penelitian tersebut mengkaji dan mendeskripsikan 

dhomair al-munfashil wa Muttashil dalam surah As-Sajadah. Persamaan 

penelitian ini adalah sama-sama meneliti tentang dhamir dari segi pelaku 

dan maknanya. Perbedaannya ialah dari faktor metode penelitian  yang 

mana peneliti terdahulu menggunakan kajian pustaka sedangkan peneliti 

menggunakan metode field research.
5
 

2. Penelitian yang dilakukan oleh Sya’bani, Muhammad Zaky. "Analisis 

Kemampuan Mengubah Pronomina (Isim Dhamir) Mahasiswa Semester 

                                                           
5
 Irma Darwis. ‚Ad-dhamair Al-Munfashil wal Muttashil suatu Analisis Bahasa dalam 

surah As-sajadah Mahasiswa semester VII IAIN Pare-pare.‛ An Naba2.2(2022). 
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IB Akhwat STIT Darul Fattah Bandar Lampung." Dengan menggunakan 

metode penelitian kualitatif deskriptif. Penelitian menjelaskan bagaimana 

dhamir munfashil, muttashil, pronomianya. Persamaan dari penelitian 

diatas dengan penelitian ini adalah sama-sama menjelaskan tentang 

dhamir pada bahasa arab, akan tetapi letak perbedaannya pada penelitian 

ini ialah pada pronomia surah an-Naba, sedangkan penelitian fokus pada 

bentuk-bentuk dhamir dalam jumlah.
6
 

3. Buku yang ditulis oleh Hamsa, Hamsa. "Dhamir (Kata Ganti): Cara Cepat 

Menguasai Bentuk Perubahan Dhamir." buku ini menjelaskan mengenai 

kajian ilmu nahwu adalah isim mabni berupa dhamir (Kata Ganti) dhamir 

inilah menjadi acuan dalam perubahan bentuk kata dalam bahasa Arab, 

sehingga dhamir bagian yang  sangat penting pendalaman ilmu nahwu 

shorof. Adapun persamaan dari penelitian diatas dengan penelitian ini 

ialah sama-sama menjelaskan tentang perbedaan dan pembagian pada 

dhamir tersebut, akan tetapi letak perbedaannya ialah penelitian ini hanya 

berfokus pada bentuk-bentuk dhamir dalam jumlah.
7
 

4. Jurnal yang di tulis oleh Basyar, Syarifudin. "Analisis Kata Ganti 

(Dhamir) dalam al-qur'a>n Surat As-Sajdah serta Metode 

Pembelajarannya." Jurnal Al Bayan: Jurnal Jurusan Pendidikan Bahasa 

Arab. Dengan menggunakan metode penelitian kepustakaan. Persamaan 

                                                           
6
 Sya’bani, Muhammad Zaky. ‚Analisis Kemampuan Mengubah Pronomina (Isim 

Dhomir)Mahasiswa semester IB Akhwat STIT Darul Fattah Bandar Lampung.‛ An 

Naba2.2(2019). 

7
 Hamsa, Hamsa. ‚Dhomir (kata ganti): Cara Cepat Menguasai Bentuk Perubahan 

Dhomir.‛(2019) 
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pada penelitian ini ialah sama-sama membahas tentang dhamir dan 

perbedaannya terletak pada metode penelitiannya.
8
 

5. Penelitian yang dilakukan oleh Aldi Rehardian, Muh. Anwar. "Analisis 

Kesalahan Penggunaan Dhamir Muzakkar dan Muannats Dalam Kalimat 

Sederhana Siswa Bahasa Arab Kelas VIII MTs Muhammadiyah Takwa 

Kecamatan Bontonompo‛ Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh 

data dan informasi mengenai bentuk-bentuk kesalahan penggunaan 

Dhamir Muzakkar dan Muannats dalam kalimat sederhana siswa kelas 

VIII MTs Muhammadiyah Takwa. Jenis Penelitian ini adalah deskriptif 

kualitatif. Penelitian ini menjelaskan tentang kesalahan penggunaan 

dhamir muzakkar dan muannats dalam kalimat sederhana pada bentuk 

mutakallim, mukhatab dan ghaib. Persamaan dari penelitian diatas 

dengan penelitian ini adalah sama-sama menjelaskan tentang bentuk-

bentuk dhamir pada bahasa arab, akan tetapi letak perbedaannya pada 

peneliti ini hanya berfokus pada kesalahan penggunaan dhamir muzakkar 

dan muannats, sedangkan penelitian fokus pada bentuk-bentuk dhamir 

dalam jumlah.
9
 

E. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah: 

a. Untuk menganalisis kesulitan penggunaan bentuk-bentuk dhamir dalam 

jumlah  pada peserta didik kelas IX di MTs Darul Abrar Kabupaten Bone. 

                                                           
8
 Basyar, Syarifuddin. ‚Analisis Kata Ganti (Dhamir) dalam al-Qur’an Surat As-Sajdah 

serta Metode Pembelajarannya.‛Jurnal Al Bayan: Jurnal Jurusan Pendidikan Bahasa Arab 

8.2(2016): 97-118. 
9
 Aldi Rehardian dkk, “Analisis Kesalahan Penggunaan Dhomir mudzakkar dan muannats 

dalam Kalimat Sederhana Siswa Bahasa Arab Kelas VIII MTs Muhammadiyah Takwa Kecamatan 

Bontonompo”, al-Fashahah 2, no. 2 (2022): h. 175-176 
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b. Untuk menganalisis faktor-faktor apa yang mempengaruhi terjadinya 

kesulitan penggunaan bentuk-bentuk dhamir dalam jumlah pada peserta 

didik kelas IX di MTs Darul Abrar Kabupaten Bone. 

c. Untuk mendeskripsikan solusi dalam mengatasi kesulitan penggunaan 

bentuk-bentuk dhamir dalam jumlah. 

2. Kegunaan Penelitian 

Penelitian yang baik dapat dilihat dari kegunaan atau signifikansi yang 

dihasilkan dari penelitian tersebut. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan 

konstribusi baik secara teoritis maupun praktis dalam pembelajaran Bahasa Arab. 

Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah: 

a. Kegunaan Teoretis 

Peneliti ini dapat menambah khazanah ilmu pengetahuan dalam bidang 

bahasa khususnya Bahasa Arab. 

b. Kegunaan Praktis 

1) Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan informasi kepada pembaca 

tentang faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya kesulitan 

penggunaan bentuk-bentuk dhamir dalam jumlah (kalimat) pada peserta 

didik kelas IX MTs Darul Abrar Kabupaten Bone. 

2) Untuk menjadi bahan pertimbangan pembaca khususnya guru di MTs 

Darul Abrar Kabupaten Bone tentang hal-hal yang berkaitan dengan 

kesulitan penggunaan bentuk-bentuk dhamir dalam jumlah (kalimat) serta 

faktor-faktor yang mempengaruhinya.  

3) Dapat memberikan motivasi peserta didik agar lebih termotivasi dalam 

belajar Bahasa Arab. 
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BAB II 

TINJAUAN TEORETIS 

A. Kesulitan Belajar Pada Umumnya 

1. Definisi Kesulitan Belajar 

Kesulitan merupakan terjemahan dari kata Bahasa Inggris, yaitu learning 

disability yang berarti ketidakmampuan belajar. Kata disability diterjemahkan 

‚kesulitan‛ untuk memberikan kesan optimis bahwa anak sebenarnya masih 

mampu untuk belajar. Kesulitan belajar dapat diartikan sebagai suatu kondisi 

dan suatu proses belajar yang ditandai adanya hambatan-hambatan tertentu 

untuk mencapai hasil belajar.  

Kesulitan belajar merupakan gabungan dari dua kata, yaitu kesulitan dan 

belajar. Menurut Poerwadarminta dalam Irwitadia  Hasibuan, kesulitan adalah 

kesusahan dan kesukaran, sedangkan belajar adalah berusaha memperoleh 

kepandaian.
10

 

Kesulitan belajar merupakan kekurangan yang tidak nampak secara 

alamiah. Ketidakmampuan dalam belajar tidak dapat dikenali dalam wujud fisik 

yang berbeda dengan orang yang mengalami masalah kesulitan belajar. Kesulitan 

belajar ini tidak selalu disebabkan karena faktor intelegensi yang rendah 

(kelainan mental), akan tetapi dapat juga disebabkan oleh faktor lain diluar 

intelegensi. IQ yang tinggi belum menjamin keberhasilan belajar. Dengan 

demikian dapat dikatakan bahwa kesulitan belajar adalah suatu kondisi proses 

belajar yang ditandai hambatan hambatan tertentu dalam mencapai hasil belajar. 

                                                           
10

 Irwitadia Hasibuan, ‚Hasil Belajar Siswa Pada Materi Bentuk Aljabar Di Kelas VII 

SMP Negeri 1 Banda Aceh Tahun Pelajaran 2013/2014‛, Jurnal Peluang, Vol 4. No. 1. (2015), h. 2 
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Oleh karena itu, upaya mencegah atau meminimalkan dan juga 

memecahkan kesulitan belajar melalui diagnosis kesulitan belajar sangat 

diperlukan.
11

 

 Hambatan-hambatan belajar ini bukan hanya masalah intruksional atau 

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

mengalami hambatan dalam proses pembelajaran akan mendapatkan hasil 

pembalajaran yang kurang optimal. 

Ahmadi dalam belaindika berpendapat bahwa ‚kesulitan belajar adalah 

terdapatnya suatu jarak antara prestasi akademik yang diharapkan dengan 

prestasi akademik yang diperoleh‛.12 

Kesulitan belajar adalah suatu keadaan dimana peserta didik kurang 

mampu menghadapi tuntutan-tuntutan yang harus dilakukan dalam proses 

pembelajaran. Sehingga proses dan hasilnya kurang memuaskan. Kesulitan 

belajar ini dimana kondisi peserta didik mengalami hambatan atau gangguan 

dalam proses pembelajaran, penyebabnya bisa berasal dari faktor internal dan 

eksternal peserta didik.
13

 

Kesulitan belajar adalah suatu keadaan dimana peserta didik kurang 

mampu menghadapi tuntutan-tuntutan yang harus dilakukan dalam proses 

pembelajaran sehingga proses dan hasilnya kurang memuaskan. Ini terjadi karena 

kemampuan peserta didik untuk melakukan tugas yang tidak seimbang dengan 

tujuan pembelajaran.
14

 

2. Masalah Kesulitan Belajar 

                                                           
11

 Amalia Rizki Pautina. ‚Aplikasi Teori Gestalt Dalam Mengatasi Kesulitan Belajar 

Pada Anak‛, Jurnal Manajemen Pendidikan Islam, Vol 6. No 1, (2018), h. 15 
12

 Nuraeni, Syahna Apriani Syihabuddin ‚Mengatasi Kesulitan Belajar Siswa Dengan 

Pendekatan Kognitif‛, Belaindika vol.1 no.1 (2020): h. 23. 
13

 Fadila Nawang Utami, ‚Peranan Guru Dalam Mengatasi Kesulitan Belajar Siswa SD‛, 

Jurnal Ilmu Pendidikan, Vol 2. No 1. (2020), h. 94 
14

Munirah ‚peran guru dalam mengatasi Kesulitan Belajar Siswa‛ tarbawi Vol. 3 no.2 

(2018): h.113. 



 

 

 

 

11 

 

 

Masalah kesulitan belajar dapat dibagi menjadi beberapa hal sebagai 

berikut: 

a. Masalah Pendidikan 

Masalah Pendidikan meliputi masalah keterlambatan akademis, yaitu 

masaalah peserta didik yang intelegensinya normal tetapi tidak dapat 

memanfaatkannya secara baik dan benar. Masalah sangat cepat belajar yaitu 

peserta didik yang memiliki bakat akademis yang tinggi IQ nya tinggi. Masalah 

anak yang lambat belajar yaitu peserta didik yang memiliki bakat akademis yang 

rendah IQ nya kurang. 

b. Masalah-masalah jasmani 

Masalah-masalah jasmani dapat meliputi: masalah kehadiran yaitu 

peserta didik yang sering absen, baik dengan izin ataupun membolos atau 

mendapat sakit yang cukup lama sehingga ketinggalan dengan kegiatan-kegiatan 

di sekolah. Masalah jasmani umum yaitu mereka yang mengalami kesulitan 

dalam penglihatan, pendengaran, pembicaraan. Mereka menjadi mengalami 

kegagalan atau gangguan dalam kegiatan-kegiatan belajar. Sehingga anak 

menjadi cepat lelah. 

c. Masalah-masalah Sosial, Emosional dan Tingkah laku 

Masalah-masalah social, emosiaonal dan tingkah laku dapat meilputi: 

masalah agresif yaitu peserta didik yang secara agresif mengganggu ketentraman 

peserta didik yang lain, bertingkah laku tak terkendali, suka melawan dan 

melanggar aturan. Masalah menyadari yaitu peserta didik yang sangat pemalu, 

penakut, mudah gentar suka memisahkan diri dari teman-temannya, mudah 

mengalami ketegangan. Juga mereka mengalami kesulitan dalam kegiatan 

kelompok, kurang berani (lemah) menghadapi orang lain, sehingga mereka 

memiliki perasaan yang mudah tersinggung dan mudah putus asa. Masalah 
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tingkah laku yaitu: peserta didik yang tidak menunjukkan tingkah laku agresif 

atau menyendiri secara ekstrim, karena menganggap kurang adanya kerja sama 

atau dalam kehidupannya merasa tidak bahagia. Sehingga anak itu melakukan 

sesuatu dan tindakan yang tidak produktif. 

3. Faktor-faktor kesulitan belajar 

Sangat kita sadari bahwa belajar itu sangat ditentukan oleh bagaimana 

proses belajar itu dilakukan. Dalam proses belajar itu banyak sekali faktor yang 

bisa mempengaruhinya. Secara umum, faktor-faktor yang mempengaruhi belajar 

peserta didik dapat dibedakan menjadi dua bagian besar, yaitu: faktor yang 

berasal dari pribadi peserta didik yang belajar (internal) dan faktor yang berasal 

dari luar peserta didik (faktor eksternal). Adapun faktor faktor yang 

mempengaruhi kesulitan belajar diantaranya: 

a. Faktor internal  

Faktor internal merupakan faktor yang berasal dari dalam individu 

sendiri, meliputi: Minat, latar belakang pendidikan, intelegensi, bakat, sikap, 

motivasi dan Kesehatan. 

1) Minat  

Minat belajar adalah ketertarikan terhadap sesuatu atau kegiatan yang 

berkaitan dengan belajar mengajar. Suatu kegiatan pembelajaran yang 

tidak sesuai dengan minat peserta didik akan mempengaruhi hasil belajar 

peserta didik tersebut. Minat peserta didik dalam belajar tentunya sangat 

berpengaruh terhadap sikap mereka dalam belajar. Peserta didik yang 

memiliki minat dalam belajar akan memiliki sikap yang baik pula dalam 

belajar. Misalnya memperhatikan Pelajaran, mengerjakan tugas dengan 

baik, mengejar ketertinggalan pelajaran. 
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2) Latar belakang pendidikan peserta didik sebelumnya yang bukan berasal 

dari madrasah. 

3) Intelegensi  

Intelegensi pada umumnya sebagai kemampuan psiko-fisik untuk 

mereaksi rangsangan atau menyesuaikan diri dengan lingkungan dengan 

cara yang tepat. Jadi intelegensi sebenarnya bukan hanya persoalan 

kualitas otak saja, melainkan juga kualitas organ-organ tubuh lainnya. 

Akan tetapi memang harus diakui bahwa peran otak dalam hubungannya 

dengan intelegensi manusia lebih menonjol dari pada peran organ-organ 

tubuh lainnya, lantaran otak merupakan pengontrol hampir seluruh 

aktifitas manusia. 

4) Bakat 

Secara umum, bakat merupakan kemampuan potensial yang dimiliki 

seseorang untuk mencapai keberhasilan pada masa yang akan dating. 

Bakat adalah potensi/kecakapan dasar yang dibawa sejak lahir. Dengan 

demikian, setiap individu pasti memiliki bakat dalam arti berpotensi 

untuk mencapai prestasi ke tingkat tertentu sesuai dengan kapasitas 

masing-masing. 

5) Sikap 

Sikap merupakan pandangan-pandangan atau perasaan disertai 

kecenderungan untuk bertindak. Sikap merupakan kesiapan seseorang 

untuk bertindak secara tertentu terhadap hal-hal tertentu. Sikap yang 

kurang percaya diri merupakan faktor yang menghambat peserta didik 

dalam menampilkan prestasi belajar. 
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6) Motivasi  

Motivasi belajar merupakan daya dorong yang berasal dari dalam diri 

seseorang untuk melakukan kegiatan tertentu unutk mencapai suatu 

tujuan. Seseorang akan berhasil belajar, jika dalam dirinya ada keinginan 

untuk belajar. Keinginan atau dorongan belajar inilah yang disebut 

motivasi.  

Motivasi merupakan salah satu faktor penentu keberhasilan belajar. 

Kurangnya motivasi atau dorongan untuk belajar akan menjadi penyebab 

gagalnya pembelajaran, tanpa Adaya motivasi yang besar peserta didik 

akan banyak mengalami kesulitan dalam belajar.  

7) Kesehatan 

Tubuh yang kurang sehat akan mengakibatkan cepat lelah, mengantuk, 

daya konsentrasi hilang dan kurang semangat. Keadaan tersebut 

mengakibatkan penerimaan dan respon terhadap informasi atau Pelajaran 

berkurang sehingga otak tak mempu bekerja secara maksimal. Dalam 

belajar tidak hanya menyangkut segi intelektual, tetapi juga menyangkut 

segi Kesehatan mental dan emosional. Apabila tubuh ini tidak sehat akan 

menimbulkan kesulitan belajar. 

b. Faktor Eksteral 

Faktor eksternal erat kaitannya dengan faktor sosial atau lingkungan 

individu yang bersangkutan (dari luar diri peserta didik), misalnya: keadaan 

lingkungan keluarga, lingkungan masyarakat dan lingkungan sekolah. 

1) Lingkungan keluarga 

Lingkungan keluarga sangat berpengaruh terhadap keberlangsungan 

belajar peserta didik. Kurangnya sikap, dorongan dan motivasi keluarga 

pada peserta didik menjadi salah satu faktor kesulitan belajar pada 
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peserta didik itu sendiri. Faktor ini terdiri dari cara orang tua mendidik, 

hubungan antar anggota keluarga, suasana rumah, kondisi ekonomi 

keluarga, pemahaman orang tua dan latar belakang budaya. 

2) Lingkungan Masyarakat 

Faktor ini terdiri dari kegiatan peserta didik di lingkungan Masyarakat, 

media massa, teman bergaul, dan bentuk kehidupan masyarakat. 

3) Lingkungan Sekolah 

Faktor lingkungan sekolah yang kurang mendukung dalam proses belajar 

mengajar akan mengakibatkan kesulitan belajar pada peserta didik seperti 

: kegaduhan, bau busuk. Selain itu sikap tenaga pendidik dan metode 

yang digunakan dalam mengajar serta media yang digunakan dalam 

mengajar merupakan salah satu faktor kesulitan peserta didik. 

Motononnya metode yang digunakan membuat peserta didik bosan 

sehingga mereka kurang bersemangat dalam mengikuti pembelajaran. 

Selain itu media buku dan kurangnya praktik juga salah satu penyebab 

kesulitan belajar pada peserta didik. Kemudian dari segi fasilitas di 

sekolah peserta didik merasa kurang mendukung karena tidak adanya 

media yang mendukung. 

Berdasarkan kedua faktor yang ada di dalam dan di luar diri peserta 

didik.tersebut, maka penyebab timbulnya kesulitan belajar peserta didik di 

sekolah sebagai berikut: 

1) Rendahnya kemampuan intelektual atau kecerdasan anak. 

2) Gangguan-gangguan perasaan atau emosi. 

3) Kurangmya motivasi untuk belajar. 

4) Kurangnya kematamgan untuk belajar. 

5) Latar belakang sosial yagn tidak menunjang. 
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6) Kemampuan mengingat yang lemah atau rendah. 

7) Kebiasaan belajar yang kurang baik. 

8) Terganggunya alat indera. 

9) Proses belajar mengajar yang tidak sesuai. 

10) Tidak adanya dukungan dari lingkungan belajar.
15

 

Sedangkan menurut Muhibin Syah faktor-faktor yang mempengaruhi 

belajar peserta didik dapat dibedakan menjadi tiga macam, yaitu: 

1) Faktor Internal  

Faktor internal yaitu faktor yang berasal dari dalam diri peserta didik, 

yang meliputi keadaan atau kondisi jasmani dan Rohani peserta didik 

2) Faktor Eksternal  

Faktor eksternal yaitu faktor yang berasal dari luar peserta didik yang 

meliputi kondisi lingukungan disekitar perserta didik. 

3) Faktor Pendekatan Belajar  

Faktor pendekatan belajar yaitu, jenis upaya belajar peserta didik 

meliputi strategi dan metode yang digunakan peserta didik untuk 

melakukan kegiatan pembelajaran materi-materi pelajaran.
16

 

Selain faktor-faktor yang bersifat umum di atas, adapula faktor-faktor 

lain yang juga menimbulkan kesulitan belajar peserta didik. Di antara faktor-

faktor yang dapat dipandang sebagai faktor khusus ini adalah sindrom psikologi 

berupa ketidakmampuan belajar. Sindrom yang berarti satuan gejala yang 

muncul sebagai indikator adanya keabnormalan psikis yang menimbulkan 

kesulitan belajar itu terdiri atas: 

1) Disleksia yaitu ketidakmampuan belajar membaca. 

                                                           
15

 Alisuf Sabri, Psikologi Pendidikan, (Jakarta : Pedoman Ilmju Jaya 2007), Cet ke-3, 

hal.89-90 
16

 Muhibbin Syah, Psikologi Pendidikan dengan Pendekatan Baru, (Bandung: PT. 

Remaja Rosdakarya,2004), Cet Ke-9, h. 132. 



 

 

 

 

17 

 

 

2) Disgrafia yaitu ketidakmampuan belajar menulis. 

3) Diskalkulia yaitu ketidakmampuan belajar matematika. 

Namun demikian, peserta didik yang mengalami sindrom-sindrom di atas 

secara umum sebenarnya memiliki potensi IQ yang juga normal, bahkan 

diantaranya ada yang memiliki kecerdasan di atas rata-rata. Oleh karenanya, 

kesulitan belajar peserta didik yang menderita sindrom-sindrom tadi mungkin 

hanya disebabkan oleh adanya gangguan ringan pada otak. 

Faktor-faktor di atas dalam banyak hal sering sekali berkaitan dan 

mempengaruhi satu sama lain. Seorang peserta didik yang bersikap conserving 

terhadap ilmu pengtahuan atau bermotif eksterinsik (faktor eksternal) 

umpamanya, biasanya cenderung mengambil pendekatan belajar yang sederhana 

dan tidak mendalam. Sebaliknya, seorang peserta didik yang berintelegensi 

tinggi (faktor internal) dan mendapat dorongan positif dari kedua orang tuanya 

(faktor ekseternal) mungkin akan memilih pendekatan belajar yang lebih 

mementingkan kualitas hasil pembelajaran. Jadi, karena pengaruh faktor-faktror 

tersebut di ataslah, muncul peserta didik yang berprestasi tinggi dan yang 

berprestaasi rendah bahkan ada yang gagal sama sekali.  

4. Cara Mengetahui Kesulitan Belajar 

Beberapa cara untuk mengetahui kesulitan belajar diantaranya: 

a. Pengenalan Kasus 

Pengenalan kasus dapat ditempuh dengan berbagai macam cara atau 

metode berdasarkan gejala-gejala yang nampak atau yang timbul, sesuai dengan 

patokan atau ukuran kesulitan belajar. Dan cara atau metode yang dapat 

dipergunakan yaitu dengan melihat hasil belajar yang dicapai melalui angka-

angka rapor pada setiap semester. Mereka yang menunjukkan angka kurang 

(biasanya nilai 5 ke bawah) dapat ditandai sebagai peserta didik yang mengalami 
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kesulitan belajar. Dengan demikian akan diketahui anak yang prestasi belajarnya 

kurang. Kemudian diurutkan siapa yang lebih memerlukan bantuan atau 

bimbingan terlebih dahulu. Peserta didik yang telah ditetapkan untuk diberikan 

suatu bantuan atau bimbingan disebut sebagai kasus. 

b. Menepatkan sifat dan jenis kesulitan 

Langkah selanjutnya adalah mencari pelajaran apa saja yang dihadapi 

oleh peserta didik kasus dalam kesulitan belajar. Hal ini dapat dilihat dalam 

Pelajaran-pelajaran apa saja yang menunjukkan nilai kurang atau sangat kurang. 

Apakah mereka mengalami kesulitan dalam menghafal, pemahaman arti, 

pengertian dasar, cara pengucapan, dalam rumus-rumus ataupun yang lain. 

Kemudian dijabarkan gejala-gejala yang nampak tersebut dalam mengkaji 

pelajaran pekerjaan rumah dan sikap yang ditunjukkan. 

c. Mengetahui sifat dan jenis kesulitan 

Berdasarkan gejala yang nampak dari kasus, lalu dicari latar belakang 

baik yang terdapat dalam diri (internal) maupun dari luar (eksternal) yang 

meliputi: tingkah lakunya, riwayat belajarnya, kemampuan dasar dan bakatnya, 

minat dan sikapnya, masalah pribadi yang dihadapinya, memliki cacat tubuh, 

keadaan kesehatan badan, keadaan lingkungan keluaraga, kegiatan diluar sekolah 

dan lingkungan Masyarakat sebagai pendorong dan pendukung suatu 

keberhasilan dalam belajar. Hal tersebut dapat menggunakan berbagai teknik 

seperti observasi, wawancara, angker, tes, studi dokumentasi dan Analisa 

pekerjaan bagi tenaga pendidik. 

d. Menetapkan usaha bantuan 

Dengan adanya berbagai gejala kesulitan yang nampak dan latar belakang 

kesulitan yang telah ditetapkan dan diketahui maka selanjutnya dilakukan suatu 

tindkan-tindakan yang bisa dilakukan untuk memberikan bimbingan dalam 
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kesulitan yang dihadapi sesuai dengan problem atau masalahnya. Usaha bantuan 

dapat berupa: mengubah metode mengajar dengan metode yang lain yang 

dipandang lebih sesuai dengan kemampuan peserta didik/memindahkan ke 

kelompok atau ke kelas lain yang diperkirakan dapat membantu/memberikan 

Latihan-latihan keterampilan tertentu yang mendasari kemempuan belajar 

tertentu seperti Latihan menghafal membaca menulis rumus 

rumus/mendatangkan kapada ahli-ahli khusus seperti ahli matematika, Bahasa 

arab, Bahasa inggris/mengembangkan bakat-bakat khusus tertentu melalui 

berbagai kegiatan/menjelaskan kepada teman yang lain yang lebih pandai untuk 

membantu dalam belajar/memberikan tugas tambahan dalam pelajaran tertentu. 

 

B. Dhamir 

1. Definisi Dhamir 

المخاطب اك الغائبالضمبر اسم معرفة يدؿ علي المتكلم اك   
Artinya: 

Dhamir adalah isim ma’rifah yang menunjukkan atas orang pertama 

(mutakallim), orang kedua (mukhatab) atau orang ketiga (ghaib).17 

Ahmad Warson Munawwir mengemukakan bahwa : 

Kata dhamir (َضمت) berasal dari kata يضمر –ضمر  yang berarti kurus, 

kecil maka َضمت  yang jamaknya ضمائر  berarti perasaan, angan-angan, suara hati 

batin orang.
18

 

Jadi menurut bahasa pengertian dhamir adalah sesuatu yang tersembunyi 

atau tidak tampak, yang tampak hanyalah penggantinya dan disebut kata ganti. 

                                                           
17

Ali al-Jarim dan Mustafa Amin, An Nahwul Wadlih, diterjemahkan oleh Moh. Ismail 

dengan judul An Nahwul Wadlih Tata Bahasa Arab (Iblidaiyyah) (Cet. X; Surabaya: Al-Ma'arif, 

1991), h. 216. 

18
Ahmad Warson al-Munawwir, Kamus al-Munawwir Arab Indonesia Terlengkap (Cet. 

14; Surabaya: Pustaka Progressif, 1997), h. 828. 
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Berarti yang penulis maksudkan dhamir dalam pembahasan ini adalah suatu kata 

yang aslinya tidak tampak, yang tampak hanyalah penggantinya seperti: 

 ؾ –م  –انت  –ىو  –أنا  

Apabila dhamir tersebut dilihat dari segi istilah, maka para ahli telah 

memberikan pengertian tentang dhamir dengan redaksi yang berbeda-beda sesuai 

dengan tujuannya masing-masing, tetapi maksud dan tujuan mereka sama, seperti 

defenisi yang dikemukakan oleh Ali Jarim dan Mustafa Amin dalam buku An-

nahwul Wadlih mengemukakan bahwa : 

 الضمبر اسم معرفة يدؿ علي المتكلم اك المخاطب اك الغائب
Artinya : 

Dhamir adalah isim ma’rifah yang menunjukkan atas orang pertama 

(mutakallim), orang kedua (mukhatab) atau orang ketiga (ghaib).
19

 

Syekh Musthafa al-Gulayaini dalam kitab Jami’ al-Durus al-Arabiyyah 

juga mengemukakan bahwa : 

الضمتَ : ما يكتٍ بو عن متكلم اك مخاطب اك غائب فهو قائم مقاـ مايكتٍ بو عنو مثل : أنا ك 
20ا لواك من يكتبوفانت كىو ككالتاء من " كتبت ك كتبت" كك  

Artinya : 

Dhamir adalah lafal yang digunakan sebagai pengganti orang kesatu 

(mutakallim), orang kedua (mukhatab) dan orang ketiga (ghaib), yang mana kata 

ganti tersebut menduduki tempat yang digantinya. Seperti:  أنا (saya), أنت  

(engkau lelaki),  ىو (dia lelaki) dan seperti  تاء yang berada pada kata كتبت  

                                                           

19
Ali al-Jarim dan Mustafa Amin, An Nahwul Wadlih, diterjemahkan oleh Moh. Ismail 

dengan judul An Nahwul Wadlih Tata Bahasa Arab (Iblidaiyyah) (Cet. X; Surabaya: Al-Ma'arif, 

1991), h. 216. 
20

Syaikh Musthafa al-Ghulayaini, Jami' al-Durus al-Arabbyah (Cet. XII; Bairut: Dar al-

Fiqh, 1973 M/1939 H), h. 115-116. 
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(engkau lelaki menulis) dan yang berada pada lafal كتبت  (engkau Perempuan 

menulis) dan seperti الواك  yang berada pada lafal mereka lelaki menulis يكتبوف  . 

Dari pengertian di atas dapat dipahami bahwa dhamir itu adalah kata 

yang menggantikan isim ma 'rifah untuk menunjuk kepada orang yang berbicara 

(mutakallim), orang yang dicakapi atau orang yang berbicara (mukhatab), dan 

orang yang dibicarakan (ghoib), atau dengan kata lain orang pertama, orang 

kedua dan orang ketiga. Dalam hal ini termasuk di dalamnya benda mati dan 

benda hidup. 

2. Bentuk-bentuk Dhamir 

Pada dasarnya bentuk-bentuk dhamir itu ada empat belas bentuk dan 

dikelompokkan dalam tiga bagian sebagai berikut:
21

 

a. Dhamir mutakallim (ضمبر متكلم)  

Dhamir mutakallim (ضمبر متكلم) adalah kata ganti yang menunjukkan 

kepada orang yang "pertama" atau orang yang berbicara. 

Makna Mutakallim 

Saya laki-laki atau Perempuan أنا 

Kami/kita laki-laki atau Perempuan مرن 

b. Dhamir mukhatab (ضمبر مخاطب) 

Dhamir mukhatab (ضمبر مخاطب)  adalah kata ganti yang menunjukkan 

orang "kedua" yaitu pihak yang diajak bicara. 

                                                           

21
Fuad Ni’mah Mulakhhos Qawaid Al-lughah Al-‘Arabiyah, Beirut: Dar Ats-saqofah Al-

Islmaiyah, h.113 
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Makna Mukhotob 

Kamu (seorang laki-laki)   أنت 

Kamu berdua (laki-laki) أنتما 

kalian (laki-laki) أنتم 

Makna Mukhotobah 

Kamu (seorang perempuan)   أنت 

Kamu berdua (perempuan) أنتما 

kalian (perempuan)   أنت 

c. Dhamir ghoib (ضمتَ غائب)  

Dhamir ghoib (ضمتَ غائب) adalah kata ganti yang menunjukkan kepada 

orang "ketiga" yaitu pihak yang tidak berada di depan orang yang berbicara atau 

orang yang dibicarakan. 

Makna Ghoib 

Dia (seorang laki-laki) ىو 

Dia berdua (laki-laki) هما 

Mereka (laki-laki) ىم 

Makna Ghoibah  
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Dia (seorang perempuan) ىي 

Dia berdua (perempuan) هما 

Mereka (perempuan)   ىن 

Berikut ini peneliti akan mengemukakan contoh yang lengkap dari tiga 

kelompok dhamir tersebut yang dihubungkan dengan kata kerja, yaitu: 

a. الفعل الماضي (Fi'il Madhi) 

Untuk melihat dhamir dengan fi’il, khususnya fi’il madhi yang 

mempunyai empat belas bentuk, maka peneliti akan mengemukakan contoh 

sebagai berikut: 

Mutakallim 

Saya (laki-laki/perempuan) telah 

menolong 

 نصرت

Kami (laki-laki/perempuan) telah 

menolong 

 نصرنا

Mukhotob 

Kamu (laki-laki) telah menolong نصرت 

Kamu (dua orang laki-laki) telah 

menolong 

 نصرتما

Kalian (laki-laki) telah menolong نصرتم 
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Mukhotobah 

Kamu (perempuan) telah menolong   نصرت 

Kamu (dua orang perempuan) telah 

menolong 

 نصرتما

Kalian (perempuan) telah menolong نصرتن 

Ghoib 

Dia (laki-laki) telah menolong نصر 

Dia (dua orang laki-laki) telah 

menolong 

 نصرا

Mereka (laki-laki) telah menolong نصركا 

Ghoibah 

Dia (perempuan) telah menolong نصرت 

Dia (dua orang perempuan) telah 

menolong 

 نصرتا

Mereka (perempuan) telah menolong نصرف 

Contoh lain pada fi’il shahih mudha’af: 

Mutakallim 
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Saya (laki-laki/perempuan) telah 

melewati 

 مررت

Kami (laki-laki/perempuan) telah 

melewati 

 مررنا

Mukhatab 

Kamu (laki-laki) telah melewati 
 مررت

Kamu (dua orang laki-laki) telah 

melewati 

 مررتما

Kalian (laki-laki) telah 

melewati 

 مررتم

Mukhatabah 

Kamu (perempuan) telah melewati   مررت 

Kamu (dua orang perempuan) telah 

melewati 

 مررتما

Kalian (perempuan) telah 

melewati 

 مررتن

Ghaib 

Dia (laki-laki) telah melewati   مر 

Dia (dua orang laki-laki) telah   امر  
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melewati 

Mereka (laki-laki) telah melewati   كامر  

Ghaibah 

Dia (perempuan) telah 

melewati 

تمر    

Dia (dua orang perempuan) 

telah melewati 

تامر    

Mereka (perempuan) telah melewati امررن  

Contoh lain pada fi’il mu’tal ajwaf: 

Mutakallim 

 قلت سرت نمت

 قلنا سرنا نمنا

Mukhatab 

 قلت سرت نمت

 قلتما سرتما نمتما

 قلتم سرتم نمتم

Mukhatabah 

 قلت سرت نمت
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 قلتما سرتما نمتما

 قلت سرتن نمت

Ghaib 

اؿق سار ناـ  

 قالا سارا ناما

 قالوا ساركا ناموا

Ghaibah 

 قالت سارت نامت

 قالتا سارتا نامتا

 قلن سرف نمنا

Contoh lain pada fi’il mu’tal naqis: 

Mutakallim 

 غزكت رميت رضيت

 غزكنا رمينا رضينا

Mukhatab 

 غزكت رميت رضيت
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 غزكتما رميتما رضيتما

 غزكتم رميتم رضيتم

Mukhatabah 

 غزكت رميت رضيت

 غزكتما رميتما رضيتما

 غزكتن رميت رضيت

Ghaib 

 غزا رمى رضي

 غزكا رميا رضيا

 غزكا رموا رض وا

Ghaibah 

 غزت رمت رضيت

 غزتا رمتا رضيتا

 غزكف رمتُ رضتُ

Pada contoh di atas, dapat dilihat huruf tambahan yang sekaligus sebagai 

bentuk dhamir dalam keadaan bersambung dengan suatu kata kerja tersebut. 

b. الفعل المضارع (Fi'il Mudhari’) 
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Sebagaimana halnya dengan fi'il madhi di atas, maka pada fi'il mudhari’ 

juga mempunyai empat belas bentuk dhamir, dan terdapat pula perubahan atau 

penambahan yang melambangkan sebagai pelaku dari kata kerja tersebut dalam 

bentuk dhamir yang berbeda-beda sesuai dengan bentuk dhamir yang 

dirangkaikan dengan kata kerja, baik penambahan pada awalnya maupun 

penambahan pada akhirnya sebagai berikut: 

Mutakallim 

Saya (laki-laki/perempuan)sedang 

minum 

 اشرب

Kami (laki-laki/perempuan) sedang 

minum 

 نشرب

Mukhotob 

Kamu (laki-laki) sedang minum تشرب 

Kamu (dua orang laki-laki) sedang 

minum 

 تشرباف

Kalian (laki-laki) sedang minum تشربوف 

Mukhotobah 

Kamu (seorang perempuan) sedang 

minum 

 تشربتُ

Kamu (dua orang perempuan) sedang تشرباف 
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minum 

Kalian (perempuan) sedang minum تشربن 

Ghoib 

Dia (laki-laki) sedang minum يشرب 

Dia (dua orang laki-laki) sedang 

minum 

 يشرباف

Mereka (laki-laki) sedang minum يشربوف 

Ghoibah 

Dia (perempuan) sedang minum تشرب 

Dia (dua orang perempuan) sedang 

minum 

 تشرباف

Mereka (perempuan) sedang minum يشربن 

Contoh lain pada fi’il shahih mudha’af: 

Mutakallim 

Saya (laki-laki/perempuan) telah 

melewati 

 أمر  

Kami (laki-laki/perempuan) telah 

melewati 

 نمر  
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Mukhatab 

Kamu (laki-laki) telah melewati 
 تمر  

Kamu (dua orang laki-laki) telah 

melewati 

 تمر اف

Kalian (laki-laki) telah 

melewati 

 تمر كف

Mukhatabah 

Kamu (perempuan) telah melewati تمر ين 

Kamu (dua orang perempuan) telah 

melewati 

 تمر اف

Kalian (perempuan) telah 

melewati 

ررفتم  

Ghaib 

Dia (laki-laki) telah melewati   يَر 

Dia (dua orang laki-laki) telah 

melewati 

افيَر    

Mereka (laki-laki) telah melewati يَر كف 

Ghaibah 
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Dia (perempuan) telah 

melewati 

 تمر  

Dia (dua orang perempuan) 

telah melewati 

 تمر اف

Mereka (perempuan) telah melewati يَررف 

Contoh lain pada fi’il mu’tal ajwaf: 

Mutakallim 

 أقوؿ أستَ أناـ

ناـن  نقوؿ نستَ 

Mukhatab 

 تقوؿ تستَ تناـ

افتنام  تقولاف تستَاف 

وفتنام  تقولوف تستَكف 

Mukhatabah 

تُتنام  تقولتُ تستَين 

افتنام  تقولاف تستَاف 

 تقلن تسرف تنمن
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Ghaib 

 يقوؿ يستَ يناـ

افينام  يقولاف يستَاف 

وفينام  يقولوف يستَكف 

Ghaibah 

 تقوؿ تستَ تناـ

افتنام  تقولاف تستَاف 

 يقلن يسرف ينمن

Contoh lain pada fi’il mu’tal naqis: 

Mutakallim 

 أغزك أرمي أرضى

 نغزك نرمي نرضى

Mukhatab 

 تغزك ترمي ترضى

 تغزكاف ترمياف ترضياف

 تغزكف ترموف ترض وف
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Mukhatabah 

 تغزين ترمتُ ترض تُ

 تغزكاف ترمياف ترضياف

 تغزكف ترمتُ ترض تُ

Ghaib 

 يغزك يرمي يرضى

 يغزكاف يرمياف يرضياف

 يغزكف يرموف يرض وف

Ghaibah 

 تغزك ترمي ترضى

 تغزكاف ترمياف ترضياف

 يغزكف يرمتُ يرض تُ

Berdasarkan contoh yang penulis kemukakan tersebut di atas, maka 

dapatlah dipahami bahwa apabila dhamir/kata ganti berhubungan dengan kata 

kerja, maka kata kerja tersebut akan mengelami perubahan baik pada awal 

maupun pada akhirnya. 

c. الفعل الْمر (Kata Kerja Fi’il Amar) 
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Adapun fi'il amar yaitu kata kerja yang berbentuk perintah yang hanya 

mempunyai 6 bentuk dhamir. Perintah pada umumnya hanya digunakan untuk 

orang kedua saja atau mukhatab tidak digunakan untuk orang pertama 

(mutakallim) dan orang ketiga (ghoib).
22

 Fi'il amar apabila berhubungan dengan 

dhamir pelaku, maka perubahan kata tersebut terjadi pada awal dan akhir kata, 

sebagaimana pada contoh berikut ini: 

Mukhotob 

Kamu (laki-laki) tolonglah أنت انصر 

Kamu (dua orang laki-laki) tolonglah أنتما انصرا 

Kalian (perempuan) tolonglah أنتم انصركا 

Mukhotobah 

Kamu (perempuan) tolonglah أنت  انصرم 

Kamu (dua orang perempuan) 

tolonglah 

 أنتما انصرا

Kalian (perempuan) tolonglah أنت انصرف 

Contoh lainnya seperti di bawah ini : 

Mukhotob 
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Kamu (laki-laki) duduklah أنت اجلس 

Kamu (dua orang laki-laki) duduklah أنتما اجلسا 

Kalian (perempuan) duduklah أنتم اجلسوا 

Mukhotobah 

Kamu (perempuan) duduklah أنت  اجلسي 

Kamu (dua orang perempuan) 

duduklah 

 أنتما اجلسا

Kalian (perempuan) duduklah أنت اجلسن 

Contoh fi’il amr shahih mudha’af: 

Mukhatab 

 مر

 مرا

 مركا

Mukhatabah 

 مرم

 مرا
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Contoh fi’il amr mu’tal ajwaf: 

Mukhotob 

 اغز ارـ ارض

ياارض ياارم   اغزك ا 

واارض   واارم   اغزك ا 

Mukhotobah 

يارض   يارم   اغزم 

ياارض ياارم   اغزكا 

تُارض تُارم  وناغز   

Berdasarkan contoh-contoh yang dikemukakan tersebut di atas, maka 

dapat dipahami bahwa kata dari suatu bentuk kepada bentuk yang lain senantiasa 

menyesuaikan dengan dhamir yang terdapat sebelumnya, dhamir dapat 

berhubungan dengan kata kerja sekaligus dapat berfungsi sebagai fa 'il, kecuali 

fi’'il amar hanya dapat berhubungan dengan dhamir mukhatab saja. 

C. Jumlah 

1. Definisi Jumlah 

Jumlah menurut pengertian lughawi sebagai ‚Masdar tsulasi dari kata جمل 

‛yang berarti: kumpulan sesuatu يجمل جملة 
23

, dalam Bahasa Indonesia disebut 
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 Luwis Ma’luf, Munjid (Cet, XII; Bairut: Dar al-Fiqh, 1973M/ 1939 H), h. 115-116 

 امررف
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dengan kalimat. Jadi jumlah yang peneliti maksudkan adalah jumlah ismiyah dan 

jumlah fi’liyah yang tersusun dari dua kata atau lebih. 

2. Jenis-Jenis Jumlah 

a. Jumlah Ismiyah 

Jumlah ismiyah adalah kalimat yang diawali dengan isim, atau dengan 

kata lain susunan kata yang tediri dari mubtada dan khabar.
24

 

Mubtada adalah kata yang dijelaskan, atau disebut dengan subjek. Karena 

mubtada itu subyek maka memiliki 2 sifat yaitu harus berupa ma’rifat atau kata 

yang jelas, spesifik, khusus contohnya adalah nama orang, nama benda atau isim 

yang berawalan alif dan lam. Yang kedua, tanda i’robnya rofa’ yaitu ditandai 

dengan dhammah, wawu, alif dan nun. 

Khabar adalah kata yang menerangkan mubtada’ biasa disebut predikat. 

Adapun sifat yang diperlukan yaitu nakiroh atau kata umum yang menjelaskan 

atau menerangkan mubtada’ dan tanda i’robnya rafa’. 

Contohnya:   

مسلمه  حْد  أ      (Ahmad adalah Muslim) 

 (Pulpen itu Baru) القلم  جديده     

كبتَة  المكتبة         (Perpustakaan itu besar) 

Dari contoh diatas (Ahmad) berkedudukan sebagai mubtada’ atau subjek 

yang diterangkan oleh (muslim) yang berkedudukan sebagai khabar atau predikat 

untuk menerangkan mubtada’ begitu pula contoh yang selanjutnya. 
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 M. Yahya Harun dan Aly Abu Bakar Basalamah, Metode Mudah Untuk Mempelajari 

Bahasa Arab dan Nahwu, (Yogyakarta: CV. Bina Usaha, 1985), h. 85. 
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Mubtda’ dan khabar harus bersifat sama seperti contohnya mubtada’nya 

muzakkar dan khabarnya harus mudzakkar juga, harus sama-sama mufrod, 

mutsanna ataupun jama’. 

Berikut ini ciri-ciri jumlah ismiyah dalam Bahasa arab: 

1) Susunan kalimat berawalan dengan isim (اسم) yang artinya kata benda 

yang berfungsi sebagai subjek atau mubtada’-contohnya nama orang, 

benda mati, bangunan, dan hewan. Susunan kalimat tidak bisa dikatakan 

jumlah ismiyah apabila awal kata menggunakan fi’il (فعل) yang artinya 

kata kerja. 

2) Terdiri dari Mubtada’ dan Khabar, seperti yang dijelaskan di atas jumlah 

ismiyah harus bermubtada’ dan khabar. 

3) Mubtada’ dan khabar. harus sifatnya sama dan bilangannya sesuai seperti 

contoh mubtada’ mudzakar, khabarnya juga harus mudzakar begitu juga 

sebaliknya. Maksud bilangannya sesuai adalah apabila mubtada’ nya 

mufrad, khabarnya pun juga mufrad.  

4) Mubtada’ berada di awal kalimat tidak di dahului oleh khabar, dalam 

susunan jumlah ismiyah mubtada’ harus berada di awal kalimat dan 

dilanjutkan dengan khabar. Khabar berfungsi sebagai predikat atau untuk 

menjelaskan subyek diawal kalimat. 

Contoh dhamir yang berhubungan dengan jumlah ismiyah yaitu: 

Mutakallim 

Saya seorang guru  مدرسأنا  
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Kami guru  مدرسوفمرن  

Mukhatab 

Kamu (laki-laki) seorang guru  مدرسأنت  

Kamu (dua orang laki-laki) guru  مدرسافأنتما    

Kalian (laki-laki) guru  مدرسوفأنتم  

Mukhatab 

Kamu (perempuan) seorang guru  مدرسةأنت  

Kamu (dua orang perempuan) guru  افتمدرسأنتما    

Kalian (perempuan) guru  مدرساتأنت  

Ghaib 

Dia (laki-laki) seorang guru مدرس ىو  

Dia (dua orang laki-laki) guru  مدرسافهما    

Mereka (laki-laki) guru  مدرسوفىم  

Ghaibah 

Dia (perempuan) seorang guru  مدرسةىي  

Dia (dua orang perempuan) guru  افتمدرسهما    
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Mereka (perempuan) guru  مدرساتىن  

Contoh dhamir yang berhubungan dengan jumlah ismiyah yaitu: 

Mutakallim 

Saya seorang guru  استاذأنا  

Kami guru  اساتذمرن  

Mukhatab 

Kamu (laki-laki) seorang guru  استاذأنت  

Kamu (dua orang laki-laki) guru  استاذافأنتما    

Kalian (laki-laki) guru  اساتذأنتم  

Mukhatab 

Kamu (perempuan) seorang guru  استاذةأنت  

Kamu (dua orang perempuan) guru  استاذتافأنتما    

Kalian (perempuan) guru  اساتذةأنت  

Ghaib 

Dia (laki-laki) seorang guru استاذ ىو  

Dia (dua orang laki-laki) guru  استاذافهما    
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Mereka (laki-laki) guru  اساتذىم  

Ghaibah 

Dia (perempuan) seorang guru  استاذةىي  

Dia (dua orang perempuan) guru  استاذتافهما    

Mereka (perempuan) guru  اساتذةىن  

Contoh dhamir yang berhubungan dengan jumlah ismiyah yaitu: 

Mutakallim 

Saya punya sebuah pena لي قلم 

Kami punya pena لنا اقلاـ 

Mukhatab 

Kamu (laki-laki) punya sebuah pena  قلملك  

Kamu (dua orang laki-laki) punya 

dua pena 

   لكما قلماف

Kalian (laki-laki) punya pena لكم اقلاـ 

Mukhatab 

Kamu (perempuan) punya senuah 

pena 

  قلملك 
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Kamu (dua orang perempuan) punya 

dua pena 

   لكما قلماف

Kalian (perempuan) punya pena  اقلاـلكن    

Ghaib 

Dia (laki-laki) punya pena  قلملو  

Dia (dua orang laki-laki) punya dua 

pena 

قلماف لهما   

Mereka (laki-laki) punya pena لهم اقلاـ 

Ghaibah 

Dia (perempuan) punya sebuah pena  قلم لها  

Dia (dua orang perempuan) punya 

dua pena 

قلماف لهما   

Mereka (perempuan) punya pena  اقلاـ لهن  
 

b. Jumlah fi’liyah 

Jumlah fi’liyah adalah kalimat yang diawali dengan fi’il (kata kerja), 

kalimat ini terdiri dari kata kerja, fa’il (subjek) serta maf’ul bih (objek). 

Subyek (fa’il) dalam jumlah fi’liyah ini bisa terlihat biasanya ditandai dengan 

nama orang atau suatu benda. 
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Fi’il adalah suatu kata yang menunjukkan suatu perbuatan atau pekerjaan 

ditandai dengan masa lampau ماضي فعل , sekarang atau yang akan datang  فعل
 .فعل امر dan kata perintah ,مضرع
Contohnya seperti di bawah ini: 

 (Ahmad telah duduk) جلس احْد

احْد الْبز يأكل  (Ahmad sedang memakan roti) 

Dari contoh di atas جلس menurut keterangan waktu ini menunjukkan masa 

lampau atau فعل ماضي (telah dilakukan) yang artinya telah duduk, dan jenisnya 

adalah fi’il lazim (yang tidak memerlukan objek) tapi perlu adanya subyek dan 

kata Ahmad adalah subyek/yang mengerjakan perbuatan. Kedua kata ini sudah 

termasuk kalimat yang terdiri atas fi’il dan fa’il sehingga sudah jelas meskipun 

hanya dua kata. 

Berikut ini ciri-ciri jumlah fi’liyah dalam Bahasa arab: 

1) Berawalan kata kerja (فعل), baik fi’il madhi (kata kerja lampau), fi’il 

mudhori (kata kerja sekarang atau yang akan datang), dan fi’il amr (kata 

perintah). 

2) Mengandung makna perbuatan, pekerjaan, atau apa yang dilakukan. 

3) Mengandung keterangan waktu seperti yang dijelaskan pada poin baik 

masa lampau, sekarang ataupun yang akan datang. 

4) Terdiri atas susunan فعل (kata kerja), فاعل (pelaku/yang mengerjakan) 

ataupun مفعل بو (akibat dari yang dikerjakan). 

Contoh dhamir dalam jumlah fi’liyah yaitu: 

Mutakallim 
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Saya (laki-laki/perempuan) telah 

menulis 

  كتبت

Kami (laki-laki/perempuan) telah 

menulis 

 كتبنا

Mukhatab 

Kamu (laki-laki) telah menulis 
 كتبت

Kamu (dua orang laki-laki) telah 

menulis 

 كتبتما

Kalian (laki-laki) telah menulis كتبتم 

Mukhatabah 

Kamu (perempuan) telah menulis   كتبت 

Kamu (dua orang perempuan) telah 

menulis 

 كتبتما

Kalian (perempuan) telah 

menulis 

 كتبت  

Ghaib 

Dia (laki-laki) telah menulis كتبوا 

Dia (dua orang laki-laki) telah كتبا 
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menulis 

Mereka (laki-laki) telah menulis كتبوا 

Ghaibah 

Dia (perempuan) telah menulis   كتبت 

Dia (dua orang perempuan) 

telah menulis 

 كتبتا

Mereka (perempuan) telah menulis كتبن 

Jadi jumlah yang peneliti maksudkan dalam tesis ini adalah jumlah 

ismiyah dan jumlah fi’liyah yang tersusun dari dua kata atau lebih. 

3. Pembagian Dhamir serta Kedudukannya dalam Jumlah 

Thahir Yusuf al-Khatib mengemukakan dalam kitab Mu’jam al-Mufasshal 

Fil I’rab: 

25ظهورىا فِ الكلاـ اك عدمو الي قسمتُ : بارزة ك مستتً.تقسم بحسب   
Artinya: 

Pembagian dhamir segi tampak dan tidaknya dalam bentuk lafadz, maka 

dhamir itu terbagi kepada dua bagian, yaitu: Bariz (tampak) dan Mustatir (tidak 

tampak). 

Dari uraian tersebut di atas, jelaslah apabila dhamir itu ditinjau dari segi 

tampak dan tidaknya dalam bentuk lafadz, maka dhamir itu terbagi kepada dua 

bagian, yaitu:
26

 

                                                           
25

Thahir Yusuf al-Khatib, Mu'jam al-Mufasshal Fil I'rab (Cet. I; Bairut Libanon, 1412 

H/1992 M), h. 254. 
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1. Dhamir Bariz (Tampak) 

Yang dimaksud dhamir bariz (yang tampak) menurut Syaikh Musthafa al-

Ghulayani adalah : 

27الضمتَ البارز: ماكاف لو صورة فِ اللفظ
 

Artinya: 

Dhamir bariz adalah dhamir yang ada bentuknya yang berwujud lafaz. 

Sedangkan AH.Akrom Fahmi bahwa yang dimaksud dengan dhamir bariz 

adalah ‚isim dhamir yang tampak jelas tertulis‛
28

, seperti firman Allah swt dalam 

QS.Al-Ikhlas/112:1, yaitu: 

 قل ىو الله أحد
Terjemahan: 

Katakanlah : Dia-lah Allah Yang Maha Esa.
29

 

Kemudian dhamir bariz tersebut terbagi kepada dua bagian, yaitu: 

a. Dhamir Munfasil (Terpisah) 

Syekh Syamsuddin Muhammad Araa’ini mengatakan dalam kitab Ilmu 

Nahwu Mutammimah Ajurmiyyah bahwa: 

30المنفصلة: ىو ما يفتح بو النطق كيقع بعد إلا مرو اف تقوؿ أنا  

Artinya: 

                                                                                                                                                               

26
Abdullah Ibn Ahmad Al-Faqh, Mutammimah Al-AJrumiyyah, Surabaya: Dar al-Ilm, h. 

27. 

27
Syaikh Musthafa al-Gulayaini, Jami' al-Durus al-Arabbyah, h. 122. 

28
AH. Akrom Fahmi, Ilmu Nahwu dan Sharaf 3 (Tata Bahasa Arab) Praktis dan Aplikatif 

(Cet. II; Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), h. 81. 

29
Departemen Agama RI, Al-Qur 'an dan Terjemahannya (Jakarta: Yayasan 

Penyelenggara Penterjemah/Pentafsir Al-Qur'an, 1971), h. 1118. 

30
Syekh Syamsuddin Muhammad Araa'ini, Mutammimah Ajumiyya. Diterjemahkan oleh 

Moch. Anwar dan Anwar Abu Bakar dengan judul ilmu Nahwu Terjemahan Mutammimah 

Ajurmiyyah (Cet VI; Bandung: Sinar Baru Algesindo, 2005), h. 82. 



 

 

 

 

48 

 

 

Dhamir munfhasil adalah dhamir yang boleh diletakkan pada permulaan 

kalimat dan berada sesudah illa, seperti anda mengatakan aku beriman dan tiada 

yang beridiri kecuali aku. 

Adapun contoh dhamir munfasil ketika berada di awal kalimat sebagai 

berikut :
31

 

Mutakallim  

Saya seorang mahasiswa نا طالبأ  

Saya seorang mahasiswi نا طالبةأ  

Kami mahasiswi مرن طلاب 

Kami mahasiswi مرن طالبات 

Mukhatab 

Kamu (laki-laki) seorang mahasiswa نت طالبأ  

Kamu (dua orang) mahasiswa نتما طالبافأ  

Kalian (laki-laki) mahasiswa نتم طلابأ  

Mukhatabah 

Kamu (perempuan) seorang mahasiswi نت طالبةأ  

Kamu (dua orang) mahasiswi نتما طالبتافأ  
                                                           

31
Hamsa, Cara Cepat Menguasai Bentuk Dhamir (Makassar: Cet 1, Gundadarma Ilmu, 

2019), h.3. 
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Kalian (perempuan) mahasiswi نت طالباتأ  

Ghaib 

Dia (laki-laki) seorang mahasiswa ىو طالب 

Dia (dua orang) mahasiswa هما طالباف 

Mereka (laki-laki) mahasiswa ىم طلاب 

Ghaibah 

Dia (perempuan)seorang mahasiswi ىي طالبة 

Dia (dua orang) mahasiswi هما طالبتاف 

Mereka (perempuan) mahasiswi ىن طالبات 

Jadi yang dimaksud dengan dhamir munfhasil tersebut di atas adalah 

dhamir-dhamir yang dapat di tempatkan pada permulaan kata atau sebagai 

mubtada’. 

Selanjutnya isim dhamir munfhasil dibagi kepada dua bagian, yaitu 

dhamir munfasil yang marfu’ dan dhamir munfhasil yang manshub. 

1) Dhamir Munfhasil yang Marfu' 

32فالمرفوع اثنا عشرة كلمة : أنا ك مرن كانت كانت  كانتما كانتم كانت كىو كىي كهما كىم كىن
 

Artinya : 

                                                           
32

 Hamsa, Cara Cepat Menguasai Bentuk Dhamir, h. 85. 
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Adapun dhamir munfhasil yang marfu’ ada dua belas dhamir, yaitu: (saya) أنا 
dan مرن  (kami/kita) dan انت  (engkau/laki-laki), dan   انت engkau (perempuan), 

dan انتما  (kamu berdua laki-laki/perempuan), dan انتم  kalian (laki-laki), dan 

 dia (perempuan), dan ىي  dia (laki-laki), dan  ىو kalian (perempuan) dan  انت

  ىن dan (mereka laki-laki)  ىم dan ,(mereka berdua laki-laki/perempuan)  هما

(mereka perempuan). 

Contohnya: 

Mutakallim 

Saya seorang guru (laki-laki) أنا مدرس 

Saya seorang guru (perempuan) أنا مدرسة 

Kami guru  (laki-laki) مرن مدرسوف 

Kami guru  (perempuan) مرن مدرسات 

Mukhatab 

Kamu (laki-laki) seorang guru أنت مدرس 

Kamu (dua orang laki-laki) guru أنتما مدرساف   

Kalian (laki-laki) guru أنتم مدرسوف 

Mukhatabah 

Kamu (perempuan) seorang guru أنت مدرسة 

Kamu (dua orang perempuan) guru أنتما مدرستاف   
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Kalian (perempuan) guru أنت مدرسات 

Ghaib 

Dia (laki-laki) seorang guru ىو مدرس 

Dia (dua orang laki-laki) guru هما مدرساف   

Mereka (laki-laki) guru ىم مدرسوف 

Ghaibah 

Dia (perempuan) seorang guru ىي مدرسة 

Dia (dua orang perempuan) guru هما مدرستاف   

Mereka (perempuan) guru ىن مدرسات 

Adapun dhamir munfhasil yang marfu’ berkedudukan sebagai mubtada’, 

khabar, fail dan naibul fail.33
 Sebagaimana contoh di bawah ini: 

a) Sebagai Mubtada’ Khabar 

Seperti firman Allah swt dalam QS. An-Naaziat/79:24 

 فقاؿ أنا ربكم الْعلي
Terjemahan: 

(Seraya) berkata : Akulah Tuhanmu yang paling tinggi.
34

 

QS. Al-Baqarah/2:286 

                                                           

33
 Fuad Ni'mah, Mulakhkhas Qawaid al-Lughat al-Arabbyah; Juz I (Damaskus: Dar 

alHikmah, t.th), h. 113. 

34
 Departemen Agama RI, Al-Qur 'an dan Terjemahannya.,h. 1020. 



 

 

 

 

52 

 

 

 انت مولنا فانصرنا علي القوـ الكافرين
Terjemahan: 

Engkaulah penolong kami, maka tolonglah kami terhadap kaum 

yang kafir.
35

 

b) Sebagai Fa’il 

ىوقاـ   
Artinya: 

Dia seorang laki-laki telah berdiri. 

 جلست ىي
Artinya: 

Dia seorang Perempuan duduk 

c) Sebagai Naib Fa’il 

 لم ي كا فأ  إلا مرن
Artinya : 

Tidak ada yang mencukupkan kecuali kami. 

2) Dhamir Munfhasil yang Manshub 

Dhamir munfhasil yang manshub juga ada dua belas yaitu: 

كإياكن كإياه كإياىا كالمنصوب اثنا عشرة كلمة كىي إيام كإيانا كاياؾ كاياؾ  كإياكما كإياكم 
.كإياهما كإياىم كإياىن

36
 

Artinya: 

Adapun dhamir munfashil yang manshub ada dua belas dhamir yaitu: 

(kepadaku)  إيام (kepada kami) إيانا , dan كاياؾ (kepadamu seorang laki-laki), 

                                                           
35

 Departemen Agama RI, Al-Qur 'an dan Terjemahannya, h. 72. 

36
 Syekh syamsuddin Muhammad Araa’ini, Mutammimah Ajumiyya. Diterjemahkan oleh 

Moch. Anwar dan Anwar Abu Bakar dengan judul ilmu Nahwu Terjemahan Mutammimah 

Ajurmiyyah, h. 86-87. 
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dan   كاياؾ (kepadamu seorang Perempuan), dan كإياكما (kepadamu kedua laki-

laki atau Perempuan), dan كإياكم (kepada kalian laki-laki), dan كإياكن (kepada 

kalian Perempuan), dan كإياه (kepadanya seorang laki-laki), dan كإياىا 

(kepadanya seorang Perempuan), dan كإياهما (kepadanya berdua laki-laki atau 

Perempuan), dan كإياىم (kepada mereka para laki-laki), dan كإياىن (kepada 

mereka para Perempuan). 

Seperti contoh kalimat di bawah ini: 

Mutakallim 

Makna Contoh Kalimat 

Dia (perempuan) tidak memuliakan 

kecuali kepada saya 

 ما أكرمت   إلا إيام

Dia (perempuan) tidak memuliakan 

kecuali kepada kami 

 ما أكرمت   إلا إيانا

Mukhatab 

Saya tidak memuliakan kecuali 

kepada kamu (laki-laki) 

 ما أكرمت إلا إياؾ  

Saya tidak memuliakan kecuali 

kepada kamu (dua orang laki-laki) 

 ما أكرمت إلا إياكما

Saya tidak memuliakan kecuali 

kepada kalian (laki-laki) 

 ما أكرمت إلا إياكم 
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Mukhatabah 

Saya tidak memuliakan kecuali 

kepada kamu (Perempuan) 

 ما أكرمت إلا إياؾ  

Saya tidak memuliakan kecuali 

kepada kamu (dua orang perempuan) 

 ما أكرمت إلا إياكما

Saya tidak memuliakan kecuali 

kepada kalian (perempuan) 

 ما أكرمت إلا إياكن

Ghaib 

Saya tidak memuliakan kecuali 

kepada dia (laki-laki) 

 ما أكرمت إلا إياه

Saya tidak memuliakan kecuali 

kepada dia (dua orang laki-laki) 

 ما أكرمت إلا إياهما

Saya tidak memuliakan kecuali 

kepada mereka (laki-laki) 

 ما أكرمت إلا إياىم

Ghaibah 

Dia (perempuan) guru ما أكرمت إلا إياىا 

Dia (dua orang perempuan) guru ما أكرمت إلا إياهما 

Mereka (perempuan) guru ما أكرمت إلا إياىن 

Contoh lainnya dalam Qs. Al-baqarah/2:41: 
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 كلا تشتًكا بأياتي ثمنا قليلا كايام فاتقو ف
Terjemahan: 

Dan janganlah kamu menukarkan ayat-ayat-Ku dengan harga yang 

rendah, dan hanya kepada Akulah kamu harus bertaqwa.
37

 

Qs. Al-Fatihah/1:5: 

 إياؾ نعبد كإياؾ نستعتُ
Terjemahan: 

Hanya kepada Engkaulah kami menyembah dan hanya Kepada Engkaulah 

kami memohon pertolongan.
38

 

Adapun perbandingan dhamir bisa dilihat pada tabel di bawah ini:
39

 

ad-Dhamir al-Munfasil 

Kategori Dhamir 

Al-Mansubah Al-Marfuah 

Mudzakkar  

G 

H 

A 

I 

 ىو إياه

 هما إياهما

 ىم إياىم

Muannats 

                                                           
37

 Departemen Agama RI, Al-Qur 'an dan Terjemahannya.,h.16. 

38
 Departemen Agama RI, Al-Qur 'an dan Terjemahannya.,h.6 

39
 Hamsa, Cara Cepat Menguasai Bentuk Dhamir (Makassar: Cet 1, Gundadarma Ilmu, 

2019), h. 7. 
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 B ىي إياىا

(Orang Ketiga) 
 هما إياهما

 ىن إياىن

Mudzakkar M 

U 

K 

H 

A 

T 

A 

B 

(Orang Kedua) 

 انت إياؾ  

 انتما إياكما

 انتم إياكم

Muannats 

 انت إياؾ  

 انتما إياكما

 انت إياكن

Mudzakkar - Muannats MUTAKALLIM 

(Orang Pertama) انا إيا م 

 مرن إيانا

b) Dhamir Muttashil (dhamir yang bersambung) 

Yang dimaksud dengan dhamir muttashil menurut Syaikh Musthafa al-

Ghulayaini adalah: 
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الضمتَ المتصل : مالا يبتدا كلا يقع بو "إلا" إلا فِ الضركرة الشعر كالتاء كالكاؼ من 
40"أكرمتك",فلا يقاؿ : "مااكرمت إلاؾ"

 

Artinya : 

Dhamir muttashil adalah yang tidak dapat digunakan sebagai 

mubtada’ dan tidak dapat jatuh setelah illah, kecuali dalam keadaan 

terpaksa, seperti ketika ada pada sebuah syair, seperti تاء dan كاؼ  yang 

berada pada lafalz أكرمتك dengan demikian tidak boleh dikatakan:  ما
إلاؾ كرمتأ . 

Dari defenisi di atas dapatlah dipahami bahwa dhamir muttashil itu tidak 

dapat berdiri sendiri, tetapi ia harus berhubungan atau bersambung dengan 

fi’ilnya atau kalimat lain. Dan tidak boleh digunakan sebagai mubtada’, dan 

tidak boleh pula terletak sesudah illa (إلا ), seperti contoh kalimat di bawah ini: 

 كتابنا علي الرؼ
Artinya : 

Kitab kita di atas rak. 

Adapun pembagian dhamir muttashil itu ada tiga, yaitu: dhamir muttashil 

yang marfu’, dhamir muttashil yang manshub dan dhamir muttashil yang majrur. 

Untuk itu peneliti akan menjelaskan ketiga bagian tersebut, sebagai berikut: 

1. Dhamir Rafa’ Muttashil 

Adapun dhamir muttashil yang khusus rafa’, hanya bersambung pada fi’il 

yaitu: 

 ف –الجماعة  كاك –الإثنتُ الف  –تن  –تم  –تما  –ت   –ت   –نا  –ت  
Seperti pada contoh di bawah ini: 

Mutakallim 

                                                           
40

 Syaikh Mustafa al-Gulayaini. Jami' al-Durus al-Arabiyah 
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Saya (laki-laki/perempuan) telah 

berbuat 

 فعلت  

Kami (laki-laki atau perempuan) telah 

berbuat 

 فعلنا

Mukhatab 

Kamu (laki-laki) telah berbuat   فعلت 

Kamu (dua orang laki-laki) telah 

berbuat 

 فعلتما

Kalian (laki-laki) telah berbuat فعلتم 

Mukhatabah 

Kamu (perempuan) telah berbuat   فعلت 

Kamu (dua orang perempuan) telah 

berbuat 

 فعلتما

Kalian (perempuan) telah berbuat فعلت 

Ghaib 

Dia (laki-laki) telah berbuat فعل 

Dia (dua orang laki-laki) telah berbuat فعلا 

Mereka (laki-laki) telah berbuat فعلوا 
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Ghaibah 

Dia (perempuan) telah berbuat فعلت 

Dia (dua orang perempuan) telah 

berbuat 

 فعلتا

Mereka (perempuan) telah berbuat فعلن 
 

Contoh kalimat lainnya seperti: 

Mutakallim 

Saya (laki-laki/perempuan) telah 

menulis 

 كتبت  

Kami (laki-laki atau perempuan) telah 

menulis 

 كتبنا

Mukhatab 

Kamu laki-laki telah menulis   كتبت 

Kamu (dua orang laki-laki) telah 

menulis 

 كتبتما

Kalian (laki-laki) telah menulis كتبتم 

Mukhatabah 



 

 

 

 

60 

 

 

Kamu perempuan telah menulis   كتبت 

Kamu (dua orang perempuan) telah 

menulis 

 كتبتما

Kalian (perempuan) telah menulis كتبت 

Ghaib 

Dia (laki-laki) telah menulis كتب 

Dia (dua orang laki-laki) telah 

menulis 

 كتبا

Mereka (laki-laki) telah menulis كتبوا 

Ghaibah 

Dia (perempuan) telah menulis كتبت 

Dia (dua orang perempuan) telah 

menulis 

 كتبتا

Mereka (perempuan) telah menulis كتبن 

Adapun dhamir muttashil yang marfu’ selamanya bersambung dengan 

fi'ilnya atau dengan kana dan saudara-saudaranya (كاف كاخواتها). Untuk lebih 

jelasnya peneliti akan menjelaskan hal tersebut beserta contohnya, yaitu sebagai 

berikut: 
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Apabila bersambung dengan fi'il maka ia berkedudukan sebagai fa’il. Seperti 

dalam kalimat : 

 سافرت إلي جاكرتا
Artinya : 

Saya telah pergi ke Jakarta. 

 ش ربت الماء
Artinya :  

Saya telah minum air. 

Apabila bersambung dengan kana dan saudara-saudaranya, makai a 

berkedudukan sebagai isimnya kana (اسم كاف), seperti firman Allah swt dalam Qs. 

Ali’Imran/3:110: 

 كنتم ختَ أمة أخرجت للناس
Terjemahan: 

Kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia.
41

 

2. Dhamir Nashab Muttashil 

Adapun dhamir mutthsasil yang khusus untuk nashab bersambung pada 

fi’il dan jumlahnya, yaitu : 

ىن –ىم  –هما  –ىا  –ق  –كن   –كم   –كما   –ؾ   –كا   –نا  –م   
Seperti pada contoh di bawah ini: 

Mutakallim 

Dia telah menolong aku نصرن 

Dia telah menolong kami نصر نا 
                                                           

41
 Departemen Agama RI, Al-Qur 'an dan Terjemahannya, h.94 
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Mukhatab 

Dia telah menolong kamu (laki-laki)   نصر ؾ 

Dia telah menolong kamu (dua orang 

laki-laki) 

 نصر كما

Dia telah menolong kalian (laki-laki) نصر كم 

Mukhatabah 

Dia telah menolong kamu 

(perempuan) 

 نصر ؾ  

Dia telah menolong kamu (dua orang 

perempuan) 

 نصر كما

Dia telah menolong kalian 

(perempuan) 

 نصر كن

Ghaib 

Dia telah menolongnya (laki-laki) نصر ه 

Dia telah menolongnya (dua orang 

laki-laki) 

 نصر هما

Dia telah menolong mereka (laki-laki) نصر ىم 

Ghaibah 
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Dia telah menolongnya (perempuan) نصر ىا 

Dia telah menolongnya (dua orang 

perempuan) 

 نصرهما

Dia telah menolong mereka 

(perempuan) 

 نصر ىن

Selanjutnya dhamir muttashil yang manshub adakalanya bersambung 

dengan fi’il dan adakalanya bersambung dengan inna dan saudara-saudaranya (إنا 
 Untuk lebih jelasnya lagi penulis akan menjelaskan hal tersebut beserta .(كاخواتها

dengan contohnya, yaitu sebagai berikut : 

a) Apabila dhamir muttashil yang manshub bersambung dengan fi’il makai a 

berkedudukan sebagai maf’ul bih (مفعوؿ بو), seperti dalam kalimat di bawah 

ini: 

و  ال ع د كِّ كحا ص ر كه    ـ الج ن ود مر   تػ ق دَّ
Artinya : 

Para tantara maju kearah musuh dan mengepungnya. 

 الْ نا شيد  الو ط ن يَّة  تػ ه ز ن  ا
Artinya : 

Lagu lagu nasional membangkitkan kami. 

b) Apabila dhamir muttashil yang manshub bersambung dengan inna dan 

saudara-saudaranya (إنا كاخواتها) maka ia berkedudukan sebagai isimnya inna 

 :seperti firman Allah swt dalam Qs. al-Maidah/5:72 ,(اسم اف)

 انو من يشرؾ بالله فقد حرـ الله عليو الجنة كماكاه النار
Terjemahan: 
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Sesungguhnya orang yang mempersekutukan (sesuatu dengan) Allah, maka 

pasti Allah mengharamkan baginya surga.
42

 

 انو موجوده 
Artinya: 

Sesungguhnya dia ada. 

المتصلةضمائر الجر  .1  (Dhamir jar muttashil) 

Setelah penulis mengemukakan tentang dhamir-dhamir yang menempati 

tempat rafa’ dan nashab, maka berikut ini penulis akan mengutarakan dhamir 

muttashil yang di jar (مجركر ), meskipun pada hakikatnya sama dengan dhamir 

yang dinashab yaitu jumlah dhamirnya juga ada dua belas, yaitu: 

 ىن –ىم  –هما  –ىا  –ق  –كن   –كم   –كما   –ؾ   –كا   –نا  –م 
Seperti contoh di bawah ini: 

Mutakallim 

Bukuku   كتاب 

Buku kami كتابن ا 

Mukhatab 

Buku kamu (laki-laki)   كتابك 

Buku kamu (dua orang laki-laki) كتابكما 

Buku kalian (laki-laki) كتابكم 
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Mukhatabah 

Buku kamu (perempuan) ك  كتاب  

Buk  kamu (dua orang perempuan) كتابكما 

Buku kalian (perempuan) كتابكن 

Ghaib 

Bukunya (laki-laki) كتابو 

Bukunya (dua orang laki-laki) كتابهما 

Buku mereka (laki-laki) كتابهم 

Ghaibah 

Bukunya (perempuan) نصر ىا 

Bukunya (dua orang perempuan) كتابهما 

Buku mereka (perempuan) كتابهن 

Dhamir jar muttashil adakalanya ia bersambung atau bertemu dengan isim 

dan adakalanya ia bersambung atau bertemu dengan huruf.
43

 

Dengan ketentuan sebagai berikut : 
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 Maftuh Ahnan, Metode Belajar Ilmu Shorof (Surabaya: Terbit Terang, 1420 H/1999 
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Apabila bersambung dengan isim (kata benda), maka ia menempati atau 

berstatus sebagai mudafun ilaihi ( مضاؼ اليو  ) seperti dhamir ha (ه) pada kalimat di 

bawah ini: 

 الع لم  لو  فػ و ائ د ه  
Artinya: 

Ilmu itu mempunyai faedah dan fungsinya sendiri. 

Apabila bertemu atau bersambung dengan huruf jar yaitu: 

 44رب –حتى  –قسم  –عن  –فِ  –من  –على  –إلى  – ؿ   – ؿ   –ؾ  –ب 

maka ia berkedudukan atau menempati tempat yang dijar  ( جر فى محل ) seperti 

huruf jar pada kalimat di bawah ini: 

Mutakallim 

Dia (laki-laki) berbuat baik kepadaku ليإحسن أ  

Dia (laki-laki) berbuat baik kepada 

kami 

ناليإحسن أ  

Mukhatab 

Saya berbuat baik kepadamu 

)laki-laki( 

 أحسنت إليك

Saya berbuat baik kepadamu 

(dua orang laki-laki) 

 أحسنت إليكما
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Saya berbuat baik kepad  kalian (laki-

laki) 

 أحسنت إليكم

Mukhatabah 

Saya berbuat baik kepadamu 

(perempuan) 

 أحسنت إليك

Saya berbuat baik kepadamu 

(dua orang perempuan) 

 أحسنت إليكما

Saya berbuat baik kepada kalian 

(perempuan) 

 أحسنت إليكن

Ghaib 

Saya berbuat baik kepadanya 

(seorang laki-laki) 

 أحسنت إليو

Saya berbuat baik kepadanya (dua 

orang laki-laki) 

 أحسنت إليهما

Saya berbuat baik kepada mereka 

(laki-laki) 

 أحسنت إليهم

Ghaibah 

Saya berbuat baik kepadanya (seorang 

perempuan) 

 أحسنت إليها
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Saya berbuat baik kepadanya (dua 

orang perempuan) 

 أحسنت إليهما

Saya berbuat baik kepada mereka 

(perempuan) 

 أحسنت إليهن

Setelah penulis mengutarakan dhamir-dhamir yang berkedudukan atau 

menempati tempat jar, maka jelaslah bahwa dhamir muttashil itu, baik yang 

marfu’ ataupun yang manshub maupun yang majrur, yang kesemuanya itu tidak 

ada yang berfungsi sebagai mubtada’ dan tidak boleh berada setelah illa’. 

Dengan memperhatikan penjelasan-penjelasan dhamir muttashil dan 

dhamir munfhasil tersebut di atas, maka akan memberikan gambaran yang 

sederhana tentang apa yang dimaksud dari keduanya. Demikian juga dari segi 

pembagian kedua dhamir di atas masing-masing ada yang marfu’ dan ada yang 

manshub. 

Perbandingan dhamir jar muttashil, dhamir nashab muttashil dan dhamir 

rafa muttashil pada jumlah. 

Dhamir Jarr Muttashil 

Dhamir Nashab 

Muttashil 

Dhamir Rafa’ 

Muttashil Majrur dengan 

hurur jar 

Majrur 

karena 

mudhof ilaih 

حسن إليأ  كتبت   نصرن كتاب   

حسن إليناأ  كتبنا نصر نا كتابن ا 
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 كتبت   نصر ؾ   كتابك   أحسنت إليك

 كتبتما نصر كما كتابكما أحسنت إليكما

 كتبتم نصر كم كتابكم أحسنت إليكم

 كتبت   نصر ؾ   كتابك   أحسنت إليك

 كتبتما نصر كما كتابكما أحسنت إليكما

 كتبت نصر كن كتابكن أحسنت إليكن

 كتب نصر ه كتابو أحسنت إليو

 كتبا نصر هما كتابهما أحسنت إليهما

 كتبوا نصر ىم كتابهم أحسنت إليهم

 كتبت نصر ىا نصر ىا أحسنت إليها

 كتبتا نصرهما كتابهما أحسنت إليهما

 كتبن نصر ىن كتابهن أحسنت إليهن

 

2. Dhamir Mustatir (dhamir yang tidak tampak) 

Yang dimaksud dengan dhamir mustatir (tidak tampak) menurut Syaikh 

Mustafa al-Gulayaini adalah: 

45الضمتَ المستتً : ما لم يكن لو صورة فى الكلاـ بل كاف مقدارا فى الذىن كمنوبا
 

Artinya : 
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70 

 

 

Dhamir mustatir adalah dhamir yang tidak ada bentukmya dalam lafal, 

akan tetapi berada dalam hati dan dikehendaki adanya. 

Kemudia dhamir mustatir itu dibagi menjadi dua bagian, yaitu: 

a) Dhamir mustatir Wujub 

Dhamir mustatir wujub ialah dhamir yang wajib disembunyikan. 

Dhamir ini berada pada tempat, yaitu: 

1. Fi’il mudhari’ yang disandarkan kepada mutakallim baik mufrod maupun 

jamak, seperti firman Allah swt dalam Qs al-Fatihah /1:5 dan pada contoh 

kalimat di bawah ini: 

 إياؾ نعبد ك إباؾ نستعتُ
Terjemahan: 

Hanya kepada Engkaulah kami menyembah dan hanya Kepada Engkaulah 

kami meminta. 

 احفظ الجميل
Artinya: 

Saya menyimpan kebaikan itu. 

2. Fi’il amar yang disandarkan kepada mufrod muzakkar mukhatab, seperti 

firman Allah swt dalam QS. al-Ikhlas/112:1 dan pada contoh kalimat di 

bawah ini, yaitu: 

 قل ىو الله احد
Terjemahan: 

Katakanlah Dia-lah Allah, Yang Maha Esa. 

 أمذز الوعد
Artinya: 

Laksanakanlah janji itu. 
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Dari keterangan di atas beserta dengan contoh-contohnya, maka dapat 

dipahami bahwa dhamir mustatir wujub apabila pada tempat dhamir tersebut 

tidak dapat ditempati oleh isim zhahir dan fi’ilnya hanya dapat merafa’kan 

dhamir tersebut. 

b) Dhamir mustatir Jawaz 

Yang dimaksud dengan dhamir mustatir jawaz ialah isim dhamir yang 

tempat atau keberadaannya bisa digantikan oleh isim zhahir, isim dhamir seperti 

ini terdapat pada fi’il madhi dan fi;il mudhari yang fa’ilnya menerangkan makna 

ghaib (orang ketiga laki-laki) atau ghaibah (orang ketiga perempuan), seperti 

kalimat di bawah ini: 

يجتهدعبد الله   
Artinya: 

Abdullah bersungguh-sungguh. 

Dhamir dari contoh di atas berupa  ىو yang tersimpan dalam kalimat fi’il 

mudhari يجتهد Kemustatiran (tersimpannya) sebuah isim dhamir  ىو ini bisa 

digantikan dengan bentuk isim zhahir menjadi  عبد اللهيجتهد  
Potensi dari sebuah isim dhamir mustatir untuk bisa diganti dengan isim zhahir 

inilah yang membedakan antara dhamir mustatir jawaz dan wujub. Jika jawaz 

berarti bisa diganti isim zhahir, jika wujuban, isim zhahir tidak bisa 

menggantikannya. 

Contoh lainnya : 

 خديجة تجتهد
Artinya : 

Khadijah bersungguh-sungguh. 
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Selanjutnya dhamir itu terkadang kembali kepada sesuatu yang tidak 

disebutkan lafal atau maknanya. Hal itu terjadi apabila memang dikehendaki oleh 

susunan kalam itu sendiri, seperti firman Allah swt dalam Qs. Hud/11: 44: 

كقيل يأرض ابلعي ماءؾ كياسماء أقلعى كغيض الماء كقضى الْمر كاستوت على الجودم كقيل بعدا 
.للقوـ الظالمتُ  

Terjemahan: 

Dan difirmankan: ‚Hai bumi telanlah airmu, dan langit (hujan) berhentilah‛ 

dan airpun disurutkan, perintahpun diselesaikan dan bahtera itupun berlabu di 

atas bukit judi. Dan dikatakanlah: Binasalah orang-orang zalim. 

Dari contoh di atas dapat dilihat bahwa dhamir yang berada pada lafal 

 diperkirakan berupa dhamir ghaib yang kembali kepada ‚perahunya Nabi كاستوت

Nuh‛. 

Dhamir selalu kembali kepada marji’ (مرجع) yang lebih dekat 

penyebutannya dalam suatu kalam selama yang dekat itu bukan mudhaf ilaih. 

Tetapi dhamir boleh kembali kepada marji’ berupa mudhaf ilaih dengan 

ketentuan ada qarinah yang menunjukkan hal tersebut, seperti firman Allah swt 

dalam Qs. Al-Jumu’ah/62: 5: 

 مثل الذين حْلوا التوراة ثم لم يحملوىا كمثل الْمار يحمل أسفارا
Terjemahan: 

Perumpamaan orang-orang yang dipikulkan kepadanya Taurat, kemudian 

mereka tidak memikulnya adalah seperti keledai yang membawa kitab-kitab yang 

tebal. 

Demikian juga dhamir dapat pula kembali kepada marji’ yang lebih jauh 

selama memang ada qarinahnya, seperti firman Allah swt dalam Qs. Al-Hadid/29: 

7 yang berbunyi: 

 امنوا بالله كرسولو كانفقوا مدا جعلكم مستخلفتُ فيو
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Dhomir 

Terjemahan: 

Berimanlah kamu kepada Allah dan Rasul-Nya dan nafkahkanlah Sebagian 

dari hartamu yang Allah telah menjadikan kamu menguasainya. 

Dari contoh di atas, dapat dilihat bahwa dhamir yang berada pada lafal 

 diperkirakan berupa dhamir mutakallim yaitu yang kembali kepada lafal جعلكم

Allah bukan kembali kepada lafal Rasul (كرسولو). 

Dari penjelasan-penjelasan dhamir mustatir di atas, maka peneliti dapat 

menyimpulkan bahwa dhamir mustatir adalah dhamir yang tidak tampak jelas 

tertulis dalam kalimat, baik dhamir mustatir yang wujub maupun dhamir 

mustatir yang jawaz. Dan juga setiap dhamir mustatir yang menunjukkan kepada 

dhamir ghaib, maka harus mempunyai marji’ (مرجع), yaitu tempat kembalinya 

dhamir tersebut, baik yang dekat maupun yang jauh dengan ketentuan ada 

qarinah yang menunjukkan hal tersebut. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Munfashil  

Marfu’ 

Jawaz  

Bariz 

Marfu  

Mustatir  
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4. Kesulitan Penggunaan Bentuk-bentuk Dhamir dalam Jumlah 

Aldi Rehardian dkk dalam penelitiannya mendapati beberapa kesulitan 

yang sering dialami peserta didik dalam penggunaan bentuk-bentuk dhamir 

dalam jumlah sebagai berikut:
46

 

a. Kesulitan dalam membedakan penggunaan dhamir mufrad, mutsanna dan 

jama’. 

b. Kesulitan dalam membedakan penggunaan dhamir mutakallim, mukhatab 

dan ghaib. 

c. Kesulitan dalam membedakan penggunaan dhamir muttashil dan dhamir 

munfashil. 

Muhammad Zaky Sya'bani dalam penelitiannya juga mendapati beberapa 

kesulitan yang sering dialami peserta didik dalam penggunaan bentuk-bentuk 

dhamir dalam jumlah sebagai berikut:
47

 

a. Kesulitan dalam membedakan penggunaan dhamir mutakallim, mukhatab, 

dan ghaib . 

b. Kesulitan dalam membedakan penggunaan dhamir mudzakkar dan dhomir 

muannats. 
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Manshub  

Majrur  

Manshub 
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c. Kesulitan dalam membedakan penggunaan dhamir mufrod, mutsanna dan 

jama’.  

Berdasarkan dua penelitian di atas peneliti menarik kesimpulan bahwa 

peserta didik sering mengalami beberapa kesulitan dalam penggunaan bentuk-

bentuk dhamir  dalam jumlah yaitu sebagai berikut: 

a. Kesulitan dalam membedakan penggunaan dhamir mudzakkar dan dhomir 

muannats. 

b. Kesulitan dalam membedakan penggunaan dhamir mutakallim, mukhatab 

dan ghaib. 

c. Kesalahan dalam membedakan penggunaan dhamir mufrad, mutsanna dan 

jama’. 

d. Kesulitan dalam membedakan penggunaan dhamir muttashil dan dhamir 

munfashil. 
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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

A. Jenis Penelitian dan lokasi penelitian 

1. Jenis penelitian  

Jenis penelitian yang hendak penulis lakukan adalah penelitian lapangan 

(field research) yaitu penelitian yang di lakukan dengan turun langsung ke lokasi 

yang di jadikan objek penelitian.
48

 

Sedangkan pendekatan yang digunakan adalah pendekatan deskriptif 

kualitatif, yaitu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa 

kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan prilaku yang dapat diamati. 

Metode penelitian deskriptif merupakan strategi dan Teknik penelitian 

yang berupa mendeskripsikan, mencatat, menganalisa dan menginterpretasikan 

kondisi atau kejadian yang ditemui di lapangan. 

2. Lokasi penelitian  

Adapun lokasi penelitian ini dilakukan di Madrasah Tsanawiyah Darul 

Abror yang beralamat di Desa Balle Kecamatan Kahu Kabupaten Bone. 

Peneliti memilih lokasi ini dengan pertimbangan bahwasanya pada hasil 

observasi di Madrasah Tsanawiyah Darul Abror yang beralamat di Desa Balle 

Kecamatan Kahu Kabupaten Bone diperoleh informasi bahwa peserta didik 

masih kesulitan dalam menggunakan bentuk-bentuk dhamir dalam jumlah. 

Sehingga Madrasah Tsanawiyah Darul Abror yang beralamat di Desa Balle 

Kecamatan Kahu Kabupaten Bone layak untuk dijadikan tempat penelitian.  
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B. Pendekatan Penelitian 

Pendekatan penelitian yang peneliti gunakan adalah pendekatan kualitatif. 

Pendekatan kualitatif dan bersifat deskriptif karena hanya berupa kata-kata tertulis 

atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati.
49

 

Adapun pendekatannya antara lain  

Pendekatan pedagogis, yaitu pendekatan yang cenderung mengarah 

kepada aspek manusiawi dalam pembelajaran. Manusia adalah makhluk Tuhan 

yang diciptakan untuk mendidik dan mendapatakan Pendidikan. 

Pendekatan psikologis adalah pendekatan yang didasarkan pada kondisi 

obyektif peserta didik yang diteliti dengan mempertimbangkan keadaan yang 

dihadapi oleh perserta didik, khususnya pada saat proses pembelajaran 

berlangsung dan keadaan pendidik saat melaksanakan pembelajaran.   

Pendekatan linguistik, yaitu memahami segala aspek Bahasa dalam 

pembelajaran. Analisa guru dalam mengatasi kesulitan penggunaan bentuk 

dhamir dalam jumlah adalah suatu ragam problem bahasa dari segi linguistik. 

C. Sumber Data 

Sumber data dalam penelitian ialah darimana subjek atau informasi itu 

diperoleh. Sumber data utama dalam penelitian kualitatf adalah ucapan dan 

tindakan, sisanya adalah data tambahan yang berupa dokumen dan selainnya.
50

 

Sumber data dalam penelitian terbagi kepada dua, yaitu: 

1. Data Primer 

Data primer adalah keseluruhan data utama yang menjadi objek penelitian 

yang diperoleh di lapangan. Dalam rangka memperoleh data ataupun informasi, 
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objek penelitian dalam penelitian ini ialah pendidik dan peserta MTs Darul Abrar 

Kabupaten Bone. Adapun pendidik dan peserta didik yang dijadikan sumber data 

primer dalam penelitian ini adalah guru pengampu mata pelajaran Bahasa Arab 

dan peserta didik di MTs Darul Abrar Kabupaten Bone  

2. Data Sekunder 

Data sekunder adalah data yang diperoleh secara tidak langsung oleh 

peneliti. Data sekunder disebut data tersedia atau data tertulis. Jenis data 

diperoleh dari sumber-sumber yang telah ada, yang meliputi dokumen-dokumen 

lembaga dan santri MTs Darul Abrar Kabupaten Bone, serta referensi atau buku-

buku yang relevan dengan masalah yang menjadi fokus penelitian yang berkaitan 

dengan dhamir. 

D. Metode Pengumpulan Data 

Penelitian studi kasus mengandung pengertian memilih suatu atau 

mungkin juga lebih dari satu kejadian atau gejala sosial untuk diteliti dengan 

menerapkan serangkaian metode penelitian. Lazimnya peneliti kasus akan 

memadukan metode pengamatan, wawancara, dan analisis dokumen.
51 

Berangkat dari definisi tersebut, dapat dipahami bahwa metode yang 

digunakan dalam mengumpulkan data pada penelitian kualitatif model studi 

kasus ialah observasi, wawancara, dan dokumentasi, serta triangulasi data. 

1. Observasi 

Observasi ialah metode pengumpulan data yang digunakan untuk 

mengamati objek yang diteliti melalui pemusatan dengan menggunakan seluruh 

alat indra.
52

 Dengan kata lain, observasi adalah melakukan pengamatan secara 
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langsung untuk mengetahui sesuatu yang sedang terjadi atau yang sedang 

dilakukan peneliti merasa perlu melihat, mendengarkan, atau merasakan sendiri. 

Dalam penggunaannya, peneliti turun langsung ke lapangan untuk melihat secara 

langsung bagaimana penerapan proses pembelajaran bentuk-bentuk dhamir dalam 

jumlah di MTs Darul Abrar Kabupaten Bone. 

2. Wawancara 

Menurut Asmani, wawancara ialah kegiatan memperoleh keterangan 

berupa informasi atau ide untuk tujuan penelitian melalui tanya jawab yang 

dilakukan oleh dua orang yaitu pewawancara dan informan.
53

 Pada dasarnya, 

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

mengajukan pertanyaan dan yang diwawancarai/informan (interviewee) yang 

memberikan jawaban atas pertanyaan itu. Yang melakukan wawancara dalam 

penelitian ini ialah peneliti sendiri, sedangkan yang akan diwawancarai/informan 

ialah guru bidang studi Bahasa Arab dan peserta didik MTs Darul Abrar 

Kabupaten Bone. 

3. Dokumentasi 

Metode dokumentasi ialah metode yang digunakan untuk mencari data 

tentang objek yang diteliti. Biasanya dokumentasi ini berupa catatan, transkip, 

buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, legger, agenda, dan 

sebagainya.
54

 Dalam penelitian ini, metode dokumentasi digunakan untuk 

memperoleh informasi/data terkait keadaan lembaga, foto kegiatan peserta didik, 

dan hal-hal lain yang berkaitan dengan informasi/data MTs Darul Abrar 

Kabupaten Bone. 
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E. Instrumen Pengumpulan Data 

Dalam penelitian kualitatif, yang menjadi instrumen utamanya ialah 

peneliti itu sendiri. Oleh karena itu, peneliti menetapkan fokus penelitian, 

memilih informan sebagai sumber data, melakukan pengumpulan data, menilai 

kualitas data, analisis data, menafsirkan data, dan membuat kesimpulan atas 

temuannya.
55

 

Peneliti berperan sebagai instrumen kunci dalam mengumpulkan data 

dengan menggunakan: 

1. Pedoman Observasi 

Instrumen penelitian merupakan suatu alat yang dipergunakan dalam 

mengukur fenomena atau gejala alam maupun sosial yang diamati oleh peneliti. 

Salah satu instrumen penelitian yang sering digunakan adalah pedoman 

observasi. Instrumen data dalam observasi ini berisi catatan tentang bentuk-

bentuk dhamir dalam jumlah. 

2. Pedoman Wawancara 

Pedoman wawancara berisi sejumlah pertanyaan yang hendak dijawab 

oleh informan. Wawancara dalam penelitian ini dilakukan dengan memberikan 

pertanyaan secara lisan kepada informan yang merupakan bagian dari subjek 

penelitian, yaitu guru bidang studi Bahasa Arab dan santri MTs Darul Abrar 

Kabupaten Bone. 

3. List Dokumentasi 

List dokumentasi berisi tentang dokumen tertulis lembaga dan dokumen 

tertulis lainnya menyangkut narasumber yaitu guru bidang studi Bahasa Arab dan 

santri MTs Darul Abrar Kabupaten Bone. 
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F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data 

Menggunakan prosedur analisis yang simpel, keduanya menggunakan istilah 

pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.
56 

Berikut penjelasannya: 

1. Pengumpulan Data 

Data yang diperoleh dari catatan peneliti melalui observasi, wawancara 

dan dokumentasi di lapangan yang berkaitan dengan kesulitan penggunaan 

bentuk-bentuk dhamir dalam jumlah pada peserta didik MTs Darul Abrar 

Kabupaten Bone. 

2. Reduksi Data 

Setelah semua data telah terkumpul, maka peneliti menganalisis dan 

melakukan pemilihan data pokok, merangkum, memfokuskan pada hal-hal yang 

dianggap penting, sesuai dengan data yang dibutuhkan pada penelitian ini, 

sehingga peneliti dapat dengan mudah mengembangkan dan menemukan teori 

baru yang bersifat temuan. 

3. Penyajian Data 

Setelah data telah terkumpul dan dianalisis, selanjutnya peneliti 

menyajikan data dengan teks yang bersifat naratif dan memberi makna terhadap 

data-data yang dianggap sudah jelas. 

4. Penarikan Kesimpulan 

Setelah semua tahapan telah dilalui, maka peneliti dapat melakukan 

penarikan kesimpulan. Sejak awal di lapangan dan selama proses pengumpulan 

data, peneliti menyimpulkan inti dari hasil penelitian yang dilakukan di 

lapangan. 
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G. Teknik Keabsahan Data 

Peneliti menguji keabsahan data dengan pengujian kredibilitas 

(kepercayaan terhadap data hasil penelitian) karena peneliti membutuhkan 

informasi yang lebih jelas dan lengkap. Adapun yang dilakukan peneliti adalah: 

1. Perpanjangan pengamatan 

Perpanjangan pengamatan berarti peneliti kembali kelapangan untuk 

melakukan pengamatan, wawancara lagi dengan sumber data yang pernah 

ditemui maupun yang baru. Dengan perpanjangan pengamatan ini berarti 

hubungan peneliti dengan narasumber semakin akrab, semakin terbuka, 

saling mempercayai sehingga tidak ada informasi yang disembunyikan. 

2. Peningkatan ketekunan 

Peningkatan ketekunan berarti melakukan pengamatan secara lebih 

cermat dan berkesinambungan. Dengan meningkatkan ketekunan, maka 

peneliti dapat melakukan pengecekan kembali terhadap data-data yang 

diperoleh. Sehingga, peneliit dapat memberikan deskripsi data yang 

akurat dan sistematis tentang apa yang diamati. 

3. Triangulasi  

Sugiyono menyatakan bahwa diantara cara yang dapat dilakukan untuk 

menguji kredibilitas data penelitian kualitatif ialah dengan triangulasi.
57

 

Menurutnya triangulasi dapat dilakukan dengan tiga cara, yaitu 

triangulasi sumber, teknik, dan waktu.  

Pertama, triangulasi sumber digunakan untuk menguji kredibilitas data 

yang dilakukan dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui 

beberapa sumber. Kedua, triangulasi teknik digunakan untuk menguji 

kredibilitas data yang dilakukan dengan cara mengecek data kepada 
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sumber yang sama dengan teknik yang berbeda. Ketiga, triangulasi waktu 

juga sering memengaruhi kredibilitas data. Dalam rangka pengujian 

kredibilitas data, dapat dilakukan dengan cara pengecekan dengan 

wawancara, observasi, atau juga dengan teknik lain dalam waktu yang 

berbeda. 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian 

1. Profil MTs Darul Abrar Kabupaten Bone 

Sejarah berdirinya  Madrasah Tsanawiyah Darul Abar Kabupaten Bone 

tidak terlepas dari Sejarah berdirinya Pondok Pesantren Pendidikan Islam Darul 

Abrar dengan akte pendirian No. 68 Tahun 2001 tanggal 25 Februari 2001. 

Madrasah Tsanawiyah Darul Abar Kabupaten Bone di bawah naungan Pondok 

Pesantren Pendidikan Islam Darul Abrar dan merupakan bagian dari KMI 

(kulliyatul muallimin al-islamiyah) yang mana kelas VII, VIII dan IX merupakan 

peserta didik Madrasah Tsanawiyah sedangkan kelas X, XI dan XII merupakan 

peserta didik SMA Darul Abrar. 

Madrasah Tsanawiyah Darul Abar Kabupaten Bone mulai menerima 

peserta didik baru pada tahun ajaran 2005/2006, jumlah peserta didik yang 

diterima pada tahun pertama sebanyak 33 orang. Dan memulai proses belajar 

mengajar pada tahun 2007. Pendirian sekolah ditandai dengan keluarnya Surat 

Persetujuan Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten Bone, No. Statistik 

Madrasah 212731102062. 

2. Visi dan Misi 

Sebagai lembaga pendidikan. MTs Darul Abrar mempunyai Visi dan Misi 

sesuai dengan tujuan yang dicita-citakan. Adapun visi dan misi sebegai berikut: 

a. Visi  

1) Beraqidah Shahihah 

2) Berakhlak Karimah 

3) Sehat jasmani dan Rohani 

4) Intelektualisme 
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5) Berfikir kreatif 

b. Misi 

1) Menanamkan tauhid yang benar kepada peserta didik sebagai kader 

Ummat. 

2) Membentuk karakter pribadi menuju ummat qur’ani. 

3) Memotivasi peserta didik agar mampu menyeimbangkan antara 

kebutuhan jasmani dan rohani, agar mampu mengemban amanah sebagai 

Khalifah Fil-Ardhi. 

4) Meningkatkan intelektualisme agar menjadi Tenaga pendidik yang 

profesional, ulama yang berkualitas. 

5) Menumbuhkan kreativitas agar mampu mengaitkan kehidupan dunia dan 

akhirat. 

3. Keadaan Guru 

Guru merupakan komponen penting dalam dunia Pendidikan. Guru 

memiliki peranan yang sangat penting dalam menentukan kualitas pengajaran 

yang dilaksanakannya, setiap guru yang mengajar harus memiliki kemampuan 

profesional dalam bidang pembelajaran. Oleh karena itu guru harus memikirkan 

dan inisiator secara seksama dalam meningkatkan kesempatan dan kemampuan 

belajar bagi peserta didiknya dan perbaikan kualitas pengajaran yang diharapkan. 

Di bagian lain guru diharapkan dapat mengembangkan potensi-potensi yang 

dimiliki peserta didiknya. 

Gutu harus kreatif dalam pembelajaran peserta didik di kelas dengan 

penerapan pengetahuan tentang ilmu Pendidikan secara optimal dan maksimal. 

Guru yang kreatif selalu berusaha memahami tentang mengapa dan bagaimana 

peserta didik dapat belajar dengan baik dan kondisi-kondisi apakah yang 
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memungkinkan terjadinya proses-proses pembelajaran yang efesien, efektif dan 

memuaskan peserta didik. 

Tugas Guru dalam mengajar adalah sejauhmana memberikan arahan-

arahan, Latihan-latihan, bantuan, pengetahuan kecakapan, norma-norma, 

kejujuran dan sifat lainnya. Atau dengan pengertian lain proses pengalihan nilai 

dengan memanfaatkan seoptimal mungkin semua sumber daya Pelajaran untuk 

mencapai tujuan pengajaran. 

Untuk mengetahui secara khusus keadaan guru di MTs Darul Abrar 

Kabupaten Bone dapat dilihat pada tabel berikut: 

Tabel 4.1 

Keadaan guru Madrasah Tsanawiyah Darul Abrar Kabupaten Bone Tahun Ajaran 

2023-2024 

No Nama Pendidikan Terakhir Guru 

1 KH.Dr. Muttaqien Said, MA S3 UIM Malaysia Qur’an 

2 KH. Anwar Harun, Lc S1 Univ. Imam Ibnu Saud, 

Riyadh 

Hadist 

3 Drs. Akmal S1 IAIN Alauddin PKN 

4 Baso Suliman, S.Pd.I., M.Pd S1 Stai Shalahuddin 

Ayyubi, Jakarta 

Aqidah Akhlak 

5 Yusran Ahsani, S.Pd.I S1 STAIM Sinjai Matematika 

6 Muh. Fauzi, S.Pd S1 UT IPS 

7 Muh. Risal S1 UIN IPA 

8 Irfandi, Lc S1 LIPIA Bahasa Arab 
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9 Muharram Nur. S.Pd. S1 STAIM Sinjai Imla 

10 Zul Hamka. S.Pd IAIN Alauddin Bahasa Indonesia 

11 Muh. Akhyar S1 IAIN Alauddin Bahasa Inggris 

12 Kaheruddin. M.Pd S2 UMI Tauhid 

13 Alif Mu’tashim. S.Pd.I S1 UMI Fiqhi 

Sumber data: Kantor tata usaha MTs Darul Abrar 

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa guru-guru yang mengajar di 

Madrasah Tsanawiyah Darul Abrar Kabupaten Bone adalah orang-orang yang 

berlatar belakang Pendidikan strata satu (S1) dan Srata Dua (S2) dari beberapa 

Universitas yang berbeda-beda serta mempunyai keahlian dibidang masing-

masing. 

4. Keadaan Peserta didik 

Peserta didik merupakan komponen yang amat penting dalam pengadaan 

sebuah sekolah karena peserta didik adalah faktor utama dan pertama 

berlangsungnya proses pembelajaran. Tujuan dari Pendidikan dan pengajaran 

adalah bagaimana merubah anak kearah yang lebih baik. 

 Untuk mengetahui keadaan peserta didik di Madrasah Tsanawiyah Darul 

Abrar Kabupaten Bone, dapat dilihat pada tabel berikut ini: 

Tabel 4.2 

Data peserta didik tahun ajaran 2023-2024  

No Kelas Jumlah Peserta Didik Jumlah 

Putra Putri 

1 VII 54 43 97 
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2 VIII 43 46 89 

3 IX 47 54 101 

Sumber data: Kantor tata usaha MTs Darul Abrar 

5. Manajemen Madrasah 

a. Manajemen Sarana Prasarana 

Sarana Pendidikan adalah peralatan dan perlengkapan yang secara 

langsung di pergunakan dan menunjang proses pendidikan, khususnya proses 

belajar mengajar. 

Manajemen Sarana dan Prasarana Pendidikan di MTs Darul Abrar 

bertugas mengatur dan memelihara sarana dan prasarana pendidikan agar dapat 

memberikan kontribusi secara optimal pada jalannya proses pendidikan. Kegiatan 

manajemen berkoordinasi dengan Tata Usaha ini meliputi : merencanakan, 

mengadakan, mengawasi, menyimpan dan menata serta mengusulkan 

penghapusan barang-barang inventaris Madrasah. 

Tujuan Pengelolaan Sarana dan Prasarana Pendidikan di MTs Darul Abrar 

adalah agar dapat menciptakan suasana belajar yang kondusif. Madrasah yang 

menyenangkan baik bagi guru, pegawai maupun siswa ketika berada di 

Madrasah. Di samping itu juga bertujuan untuk menyediakan fasilitas belajar 

yang memadai baik secara kuantitatif maupun kualitatif dan relevan dengan 

kebutuhan pembelajaran serta dapat dimanfaatkan secara optimal untuk 

kepentingan Proses Pendidikan dan Pengajaran. 

Program Sarana dan Prasarana Pendidikan MTs Darul Abrar yang akan di 

laksanakan pada tahun Pembelajaran 2023-2024 meliputi : 

1)  Penambahan gedung sebagai sarana belajar. 

2) Sarana penunjang sebagai Madrasah riset berbasis digital. 

3) Penambahan buku-buku di perpustakaan. 
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Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, manajemen sarana dan 

prasarana mempunyai kendala-kendala, yaitu : 

1) Kurangnya koleksi buku penunjang dan Referensi 

2) Kurangnya kepedulian untuk menjaga dan merawat sarana prasarana 

Madrasah. 

Pengendalian / penanggulangan / pemecahan terhadap masalah-masalah 

yang dihadapi bidang sarana dan prasarana : 

1) Bekerjasama dengan Pemerintah dalam pengadaan sarana yang besar 

2) Mengoptimalkan fasilitas-fasilitas yang ada 

3) Berusaha melengkapi sarana dan prasarana sesuai dengan kemampuan 

keuangan 

4) Berusaha menambah buku-buku  

5) Perbaikan dan perawatan dilakukan bila ditemukan sarana dan prasarana 

yang butuh perbaikan dan perawatan. 

b. Manajemen Sumber Daya Manusia 

1) Perencanaan Sumber Daya Manusia 

Untuk meningkatkan kualitas pendidikan di MTs Darul Abrar, tidak 

terlepas dari peningkatan Sumber Daya Manusia pengelola pendidikan di MTs 

Darul Abrar. Oleh karena itu, rencana peningkatan jangka pendek yang hendak 

dilakukan adalah: 

a) Mengusahakan mengatasi miss match (salah penempatan) yang tidak 

sesuai dengan keahliannya, memberi kesempatan kepada guru-guru 

tersebut mengikuti pendidikan / sertifikasi sesuai dengan mata pelajaran 

yang diampunya atau kembali mengampu mata pelajaran sesuai dengan 

jurusannya. 
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b) Memberi kesempatan guru yang belum S.2 untuk melanjutkan pendidikan 

lagi. 

Sedangkan rencana peningkatan jangka panjangnya adalah : 

a) Memberi kesempatan kepada guru senior untuk melanjutkan S.2 atau 

mengikuti seleksi calon Kepala Madrasah. 

b) Studi Banding 

c) Pelatihan Komputer, Pelatihan Internet dan Media Pembelajaran 

d) AMT (Achievment Motivation Training) 

e) SMT (Spiritual Motivasion Training) 

2) Pengorganisasian Sumber Daya Manusia 

Menempatkan, mengoptimalkan tugas dan fungsi guru sesuai bidangnya 

dan memenuhi/mencapai waktu pelaksanaan minimal 24 jam/minggu serta 

pemerataan tugas bagi guru-guru. 

3) Pengerahan Sumber Daya Manusia  

a) Pembinaan Sumber Daya Manusia khusus guru, dilakukan dalam 

pertemuan rutin 1 bulan sekali dengan Kepala Madrasah dan Wakil 

Kepala Madrasah serta Wakil Kepala Madrasah Urusan. 

4) Pengendalian Sumber Daya Manusia 

Kehadiran guru dan pegawai dalam bertugas akan dimonitor dengan absen 

kehadiran dan kepulangan (monitoring). Dalam keadaan tertentu (kelas kosong), 

kepala madrasah atau wakil kepala urusan kurikulum akan masuk mengisi kelas 

tersebut dan memonitor sebab ketidakhadiran guru yang bersangkutan kepada 

guru piket. Implementasi kebijakan kepala madrasah dan wakil-wakil kepala dan 

kepala tata usaha, menentukan: 

a) Kebijakan dalam penetapan/pergantian wakil-wakil kepala di rolling 

secara berkala dari hasil pemilihan. 
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b) Menyerahkan sepenuhnya kepada Komite untuk berkiprah dalam 

membantu pendidikan di MTs Darul Abrar dan tidak keberatan untuk 

menyediakan sarana prasarana Madrasah untuk kegiatan Komite 

Madrasah. 

6. Kultur dan Lingkungan 

a. Kondisi fisik yang menunjang pencapaian Visi dan Misi Madrasah 

1) Lokasi strategis mudah dijangkau angkutan umum dari berbagai jalur/line 

kendaraan 

2) Lokasi berdekatan dengan pertokoan alat tulis, buku, warung Internet 

serta foto copy 

3) Sarana dan prasarana intrakurikuler yang cukup memadai untuk ukuran 

Madrasah 

4) Sarana ekstrakurikuler yang mendukung 

5) Sarana dan prasarana kesejahteraan siswa ( Kantin ) yang memadai 

6) Masjid sebagai pendukung kegiatan keagamaan 

b. Kondisi non fisik yang menunjang pencapaian visi dan misi Madrasah 

1) Staf pengajar yang rata-rata bergelar S.1 dan S.2 dan beberapa adalah 

alumni luar negeri. 

2) Program pembelajaran tambahan untuk menghadapi KSM, OPSI dll. 

3) Keberhasilan siswa menjuarai lomba dalam 3 tahun terakhir meningkat, 

serta minat calon siswa masuk MTs Darul Abrar pun meningkat. 

4) Terwadahi dan tersalurkannya minat dan bakat siswa dalam kegiatan 

ekstrakurikuler (sembilan macam kegiatan ekstrakurikuler tersedia) 

5) Keberhasilan siswa-siswi Madrasah meraih juara dalam aneka lomba yang 

bersifat regional dan nasional. 
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MTs Darul Abrar sebagai lembaga pendidikan dibawah Kementerian 

Agama memiliki visi dan misi integral, komprehensif dan seimbang dalam 

konsep pendidikannya. Realisasinya memerlukan kondisi lingkungan fisik dan 

sosial yang kondusif dan mendukung. 

Kultur keagamaan di MTs Darul Abrar adalah sistem nilai keagamaan 

yang berfungsi sebagai pembentuk suasana, warna kehidupan keagamaan yang 

berguna untuk membentuk karakter kepribadian keluarga besar Madrasah dan 

masyarakat sekitarnya. Kultur keagamaan dinyatakan dalam kegiatan keagamaan 

dan usaha untuk menciptakan nuansa Islam di lingkungan Madrasah serta 

menjadikan kegiatan keagamaan sebagai pola prilaku bagi siswa dan guru. 

Kegiatan keagamaan yang sudah di laksanakan secara rutin antara lain 

program kegiatan keagamaan sebagai pembekalan hafalan al-qur’an diwajibkan 

untuk semua siswa kelas X, dan XI sebagai syarat kenaikan kelas. Adapun 

kegiatan keagamaan dan pengalamannya berupa: 

a. Shalat Jum’at 

b. Shalat Dhuhur berjamaah 

c. Shalat Ashar Berjamaah 

d. Shalat Dhuha Berjamaah 

e. Mengkoordinasi kegiatan sedekah dan infaq. 

f. Mengkoordinasi program hafalan bagi seluruh siswa setiap hari sebelum 

PBM. 

Hubungan masyarakat ( Humas ) atau pada Institusi tertentu disebut 

Public Relation (PR) adalah merupakan fungsi Management untuk membina dan 

mempertahankan serta mengembangkan hubungan komunikasi yang harmonis 

antara satu pihak dengan pihak yang lain, seperti masyarakat atau Instansi / 

lembaga lainnya. 
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Keberadaan Humas di MTs Darul Abrar berupaya mengkomunikasikan 

atau menyampaikan pesan (Message) yang menginformasikan pada pihak luar 

atau orang lain. 

Kegiatan kehumasan yang telah berlangsung di MTs Darul Abrar antara 

lain: 

a. Menjalin kerjasama yang harmonis antara Madrasah dengan pihak orang 

tua/wali siswa melalui Komite Madrasah 

b. Melakukan pemantauan terhadap kebijakan atau program yang sedang dan 

atau dilakukan 

c. Memberikan konstribusi pada Staf dan para Guru berupa informasi 

kedinasan ataupun non dinas agar tercipta sinergi dan kinerja yang baik 

dalam rangka penyelenggaraan pendidikan. 

d. Menjalin hubungan baik dengan masyarakat dan instansi lain dalam rangka 

penyelenggaraan pendidikan dan pengembangan kultur Madrasah. 

e. Mengkomunikasikan isu-isu dan menyelesaikan permasalahan secara 

proporsional, professional dan adil. 

f. Membina lingkungan fisik Madrasah dalam kebersihan, keindahan, dan 

kerapiannya. 

g. Membina lingkungan sosial Madrasah dalam ketertiban, keamanan dan 

keharmonisan. 

B. Kesulitan penggunaan bentuk-bentuk dhamir dalam jumlah pada peserta 

didik di MTs Darul Abrar Kabupaten Bone 

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara di lapangan, menurut analisis 

peneliti adalah beberapa peserta didik menyatakan bahwa mereka mudah 

menghapal bentuk-bentuk dhamir tapi adapula yang merasa sulit untuk 

mengahafalkannya. Kesulitan lain yaitu ketika diminta untuk membuat kalimat 
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dengan menggunakan dhamir atau membedakan dhamir itu. Sebagian peserta 

didik awalnya menyukai pembelajaran dhamir karena mudah diingat, tetapi 

seiring waktu, mereka merasa bingung karena ada banyak bentuk dhamir, 

terutama dalam hal perbedaan antara mufrod mutsanna dan jamak antara 

munfashil dan muttashil antara muzakkar dan muannats atau bahkan apabila 

dhamir itu berhubungan dengan kata kerja atau fi’il mu’tal.  

Beberapa peserta didik mengalami kesulitan dalam membedakan antara 

dhamir munfashil dan dhamir muttashil ketika terjadi perubahan kata. Adanya 

kebingungan dalam membedakan antara dhamir muzakkar dan muannats, 

terutama dalam konteks kalimat. Beberapa peserta didik menghadapi kesulitan 

saat menyusun kalimat yang melibatkan banyak dhamir, terutama dalam 

menentukan kapan harus menggunakan dhamir muttashil atau munfashil, serta 

kapan harus digunakan dalam rafa', nasab, atau jar.  

Melalui analisis ini, dapat disimpulkan bahwa meskipun peserta didik 

memiliki kemudahan dalam menghapal bentuk dhamir, tantangan terutama 

muncul ketika dhamir harus diterapkan dalam kalimat dan dalam situasi 

perubahan kata. Oleh karena itu, perlu adanya upaya untuk memberikan latihan 

lebih lanjut dan pendekatan pembelajaran yang mendalam terkait penggunaan 

dhamir dalam berbagai konteks. 

Penggunaan bentuk-bentuk dhamir dalam jumlah atau kalimat dapat 

menimbulkan beberapa kesulitan bagi peserta didik, terutama bagi mereka yang 

sedang mempelajari bahasa yang menggunakan dhamir. Beberapa kesulitan yang 

dihadapi oleh peserta didik MTs Darul Abrar Kabupaten Bone berdasarkan hasil 

wawancara dan observasi  adalah sebagai berikut: 

1. Kesulitan menghafal dan memahami dhamir 
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Peserta didik kesulitan dalam menghafal dan memahami dhamir itu 

sendiri, yaitu dhamir yang menggantikan orang atau benda dalam teks. Konsep 

ini seringkali kompleks dan memerlukan pemahaman tentang hubungan antara 

dhamir dengan orang atau benda yang mereka wakili. 

Berikut hasil wawancaranya dengan beberapa responden: 

‚Ya, misalnya ketika saya membaca teks atau cerita, saya sering 
kehilangan jejak tentang siapa yang dimaksud oleh dhamir tersebut. Saya 
rasa sulit untuk melihat bagaimana dhamir tersebut berhubungan dengan 
kata benda yang sebelumnya disebutkan. Saya mencoba membaca ulang 
kalimat-kalimat itu, tetapi masih sulit untuk menghubungkan dhamir 
dengan kata benda yang sesuai.‛

58
 

Selaras yang disampikan dengan peserta didik  Rifqi Syarif 

‚Tentu, sangat susah menghafal bentuk-bentuk dhamir karena terlalu 
banyak bentuknya, apalagi kalau mau ditentukan dalam kalimat‛.

59
 

Dalam wawancara ini, responden menunjukkan kesulitan dalam 

menghafal dan menghubungkan dhamir  dengan kata benda yang sesuai. 

Pemahaman ini dapat membantu dalam merancang strategi pembelajaran yang 

sesuai, seperti memberikan contoh kalimat praktis dan memfokuskan pada 

situasi-situasi khusus yang menyebabkan kebingungan. 

2. Kesulitan membedakan dhamir muzakkar dan dhamir muannats 

Peserta didik mengalami kesulitan dalam mengidentifikasi dhamir 

muzakkar dan dhamir muannats. 

Berikut hasil wawancara dengan beberapa responden : 

‚Saya kadang-kadang bingung tentang kapan menggunakan dhamir 
muzakkar dan kapan menggunakan dhamir muannats. Saya masih sulit 
menggunakan keduanya‛.

60
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‚Iya. Saya sangat sulit membedakan antara dhamir muzakkar dan muannats 
jika dalam bentuk kalimat‛.

61
 

‚Saya masih susah bedakan yang mana dhamir muzakkar dan dhamir 
muannats ketika dalam perubahan suatu kata‛.

62
 

Dalam wawancara ini, responden menggambarkan kebingungan terkait 

pemilihan dhamir yang tepat dari segi muzakkar dan muannatsnya. Pemahaman 

ini dapat menjadi dasar untuk memberikan contoh yang kongkrit, membagikan 

pedoman praktis atau menyarankan diskusi dengan orang lain untuk memperoleh 

pandangan yang lebih luas. 

3. Kesulitan membedakan mufrod, mutsanna dan jama’. 

Beberapa bahasa memiliki perbedaan dalam menggunakan dhamir 

mufrod, mutsanna dan jama’. Peserta didik mengalami kesulitan dalam 

mengidentifikasi kapan harus menggunakan mufrod, mutsanna dan jama’. 

Berikut hasil wawancara dengan beberapa responden : 

‚Saya seringkali bingung tentang kapan sebaiknya saya menggunakan 
dhamir mufrod seperti ‚aku‛ dan kapan sebaiknya menggunakan dhamir 
jama’ seperti ‚kita‛.

63
 

Selaras yang disampaikan oleh peserta didik  Muhammad Rifat 

‚Ya, saya sulit biasa bedakan yang mana itu dhamir mufrod yang mana 
muannats dan yang mana jama’ dalam suatu kalimat‛.

64
 

Dalam wawancara ini, responden menunjukkan kebingungannya terkait 

penggunaan dhamir mufrod, mutsanna dan jama’ terutama dalam perubahan 

suatu kata. Pemahaman ini dapat membantu dalam merancang strategi 
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pembelajaran yang lebih mendalam, seperti memberikan contoh-contoh spesifik 

dan berlatih dalam berbagai strategi. 

4. Kesulitan membedakan dhamir mutakallim, mukhatab dan ghaib. 

Peserta didik kesulitan dalam mengidentifikasi penggunaan dhamir 

mutakallim, mukhatab dan ghaib. 

Berikut hasil wawancara dengan beberapa responden : 

‚Ya, saya merasa sulit membedakan yang mana dhamir mutakallim 
dengan dhamir mukhatab pada suatu kalimat.‛

65
 

‚Tentu, saya kadang-kadang sulit membedakan antara dhamir mutakallim 
dan dhamir mukhatab ketika dalam perubahan suatu kata‛.

66
 

‚Kadang-kadang saya masih bingung antara penggunaan هما  dan انتما  

dalam suatu kalimat sederhana‛.
67

 

Dalam wawancara ini, responden menggambarkan kesulitannya dalam 

memilih dhamir yang tepat antara mutakallim, mukhatab dan ghaib. Pemahaman 

ini dapat membantu merancang strategi pembelajaran yang lebih terfokus pada 

latihan praktis. 

5. Kesulitan membedakan dhamir muttashil dan dhamir munfashil. 

Peserta didik mengalami kesulitan dalam mengidentifikasi dhamir 

muttashil, munfashil dan dhamir mustatir. 

Berikut hasil wawancara dengan beberapa responden: 

‚Belajar dhamir itu mudah, hanya saja terkadang saya masih bingung 

ketika akan menggunakan dhamir muttashil atau munfashil, awalnya suka 

tapi kemudian bingung dengan beberapa bentuknya‛.
68
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‚Saya suka belajar dhamir, karena mudah dalam menghafalnya tapi 

kadang saya sering bingung mana yang dhamir muttashil atau dhamir 
munfashil atau mustatir, yang mana nashab yang mana jar. Mulanya 

disuka tapi lama-lama bingung karena banyak sekali bentuknya‛.
69

 

 

‚Saya masih sulit membedakan dhamir munfashil dan dhamir muttashil 
ketika dalam perubahan suatu kata‛.

70
 

 

‚Ya, saya mengalami kesulitan saat mencoba menyusun kalimat yang 

melibatkan banyak dhamir. Saya kadang bingung tentang kapan harus 

menggunakan dhamir, kapan dhamir itu dirafa’ atau dinashab‛.
71

 

Dalam wawancara ini, responden menggambarkan kesulitannya dalam 

memilih dhamir yang tepat antara dhamir muttashil dan dhamir munfashil. 

Pemahaman ini dapat membantu merancang strategi pembelajaran yang lebih 

terfokus pada latihan praktis. 

6. Kesulitan penggunaan dhamir ketika fi’il nya terdapat huruf illah (fi’il 

mu’tal). 

Peserta didik mengalami kesulitan apabila dhamir berhubungan dengan 

beberapa kata kerja  (fi’il) mu’tal. 

Berdasarkan hasil wawancara dengan responden: 

Saya sangat sulit membedakan dhamir apabila berhubungan dengan kata 

kerja yang ada fi’il mu’talnya.
72

 

Senada dengan yang disampaikan oleh peserta didik bernama Muhaimin Bahar 

‚Tentu saya merasa sangat sulit apabila dhamir berhubungan dengan kata 

kerja (fi’il) mu’tal karena ini harus memahami dan menguasai 

rumusnya‛.
73
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Dalam wawancara ini, responden menggambarkan kesulitannya dalam 

memilih dhamir yang tepat apabila berhubungan dengan beberapa kata kerja 

(fi’il) mu’tal, dikarenakan mempunyai rumus dalam memahaminya. 

Berdasarkan observasi saat penelitian berlangsung oleh pihak yang 

berwenang yakni pendidik pengampuh mata pelajaran, diperoleh data bahwa 

peserta didik kesulitan atau seringkali melakukan kesalahan dalam penggunaan 

dhamir dalam kalimat sederhana. Kesulitan atau kesalahan peserta didik dalam 

penggunaan dhamir tersebut dikarenakan kurangnya penguasaan pada materi 

tersebut berdasarkan letak penggunaannya terkhusus pada dhamir muzakkar dan 

muannats. Pemaparan hasil penelitian ini diawali dengan mengumpulkan sampel 

kesalahan kesalahan peserta didik ketika menggunakan dhamir mudzakkar dan 

muannats dalam kalimat sederhana bahasa Arab yaitu terdapat pada dhamir 

sebagai berikut. Adapun bentuk kesalahan penggunaan dhamir mudzakkar dan 

muannats pada mutakallim yaitu pada kalimat انا نقرأالقرأف yang digunakan oleh 

peserta didik yakni  dhamir yang digunakan adalah أنأ pada kalimat tersebut salah 

dan seharusnya adalah مرن seperti القرأف نقرأ مرن. 
Adapun bentuk kesalahan penggunaan dhamir mufrod dan mutsanna pada 

mukhatab yaitu pada kalimat السوؽ الي تذىباف انت  yang digunakan oleh peserta 

didik yakni  dhamir yang digunakan adalah انت pada kalimat tersebut salah dan 

seharusnya adalah انتما karena pada dhamir tersebut menunjukkan mutsanna (2 

orang) adapun kalimat yang benar adalah  انتما تذىباف الي السوؽ. 
Kesalahan pada kalimat  انتم ماىراف مسلماف pada soal memilih dhamir yang 

tepat adapun kesalahannya iyalah menggunakan dhamir انتم yang seharusnya 

menggunakan dhamir هما yang merupakan dhamir yang menunjukkan mutsanna 

atau 2 orang laki-laki. Adapun kalimat yang benar adalah هما ماىراف مسلماف.  

Adapun bentuk kesalahan penggunaan dhamir mutakallim dan ghaib 

adalah kesalahan pada kalimat الكرسي علي يجلسوف مرن  ialah menggunakan dhamir 



 
 
 

100 
 

 

 

 yang merupakan bentuk ghaib ىم yang seharusnya menggunakan dhamir مرن

yang berarti mereka. Adapun kalimat yang benar adalah 

 .ىم يجلسوف علي الكرسي
Kesalahan penggunaan bentuk dhamir muttashil dan munfashil pada 

kalimat   انا سافر adapun kalimat yang benar adalah سافرت  . Kesalahan pada 

kalimat يكتب انت  ialah menggunakan dhamir انت  yang seharusnya 

menggunakan dhamir ىو yang merupakan bentuk ghaib yang berarti dia. Adapun 

kalimat yang benar adalah يكتب ىو . 

C. Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya kesulitan penggunaan bentuk-

bentuk dhomir dalam jumlah pada pada peserta didik di MTs Darul Abrar 

Kabupaten Bone 

Kesulitan penggunaan bentuk-bentuk dhamir dapat dipengaruhi oleh 

beberapa faktor. Berikut adalah beberapa faktor yang mungkin menyebabkan 

kesulitan dalam menggunakan kata ganti dalam Bahasa Arab: 

Bahasa Arab memiliki sejumlah besar kata ganti dengan berbagai bentuk 

tergantung pada jumlah, dan jenis kelamin. Pembelajar mungkin mengalami 

kesulitan dalam memilih dan menggunakan kata ganti yang sesuai dalam konteks 

tertentu. Pembelajar mungkin kesulitan menyesuaikan jenis kelamin kata ganti 

dengan kata benda yang diacu. 

Pembelajar yang memiliki latar belakang bahasa yang berbeda mungkin 

menemui kesulitan karena perbedaan struktural antara bahasa ibu mereka dan 

Bahasa Arab dalam penggunaan kata ganti. Bahasa Arab memiliki variasi dialek 

yang signifikan, dan kata ganti dapat memiliki bentuk yang berbeda-beda dalam 

dialek tertentu. Ini dapat menyulitkan pembelajar yang berinteraksi dengan 

berbagai dialek. 



 
 
 

101 
 

 

 

Metode pengajaran yang kurang sesuai, tidak menarik, atau tidak 

memberikan konteks praktis dapat menyebabkan kesulitan. Pembelajaran yang 

tidak memotivasi atau kurang mendukung penerapan langsung dapat 

menyulitkan pembelajar untuk memahami dan menguasai penggunaan kata ganti. 

Dalam proses belajar mengajar semakin banyak faktor yang mendukung 

dan membantu, akan semakin banyak perubahan tingkah laku yang diharapkan 

dan semakin kurang faktor yang mendukungnya akan semakin kurang pula terjadi 

perubahan tingkah laku. Dengan demikian maka perlu kiranya mengetahui dan 

memperhatikan faktor-faktor yang mempengaruhi peningkatan mutu proses 

belajar mengajar. Berdasarkan hasil observasi dan wawancara terdapat menurut 

peneliti beberapa faktor yang dapat menyebabkan kesulitan penggunaan bentuk-

bentuk dhamir dalam jumlah (kalimat) pada peserta didik antara lain: 

1. Faktor internal 

a. Minat  

Minat peserta didik sangat menentukan terhadap pembelajaran bentuk-

bentuk dhamir dalam jumlah, sebab apabila peserta didik menaruh minat 

terhadap suatu objek, maka peserta didik itu akan merasa senang dan tertarik 

untuk belajar lebih lama dibandingkan dengan peserta didik yang kurang 

berminat terhadap mata pelajaran. 

Hasil penelitian di atas didukung oleh wawancara peneliti secara langsung 

kepada Irfandi yang menyatakan bahwa : 

Minat peserta didik sebenarnya jika saya lihat berminatnya itu tergantung 

siapa yang memberikan motivasi kepada mereka untuk belajar. Karena 

ketika diberikan pilihan untuk memilih belajar bahasa arab dan bahasa 

inggris rata-rata semua memilih keduanya, yaitu ingin belajar bahasa arab 

dan juga bahasa inggris. Hal ini menandakan bahwa minat peserta didik 

mempelajari Bahasa khususnya Bahasa arab itu ada.
74
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Perlu dipahami bahwa perbedaan sikap dan minat peserta didik dalam 

mempelajari bentuk-bentuk dhamir seperti tersebut, disebabkan adanya anggapan 

Sebagian peserta didik bahwa Pelajaran Bahasa arab pada umumnya, khususnya 

materi bentuk-bentuk dhamir sangat sulit dipelajari, adapula beberapa peserta 

didik merasa senang dan tertarik mempelajarinya. 

Hasil penelitian tersebut didukung oleh wawancara peneliti secara 

langsung kepada salah satu peserta didik yang Bernama Risfandi yang 

menyatakan bahwa: 

Kesulitan yang kami rasakan setelah belajar bentuk-bentuk dhamir dalam 

jumlah adalah terletak pada penggunaannya dalam kalimat. Sebab jika 

saya lihat teman-teman banyak menguasai dan menghafal bentuk bentuk 

dhamir, namun setelah diaplikasikan dalam penyambungan kalimat 

banyak yang tidak tahu menggunakannya.
75

 

 

Selain hal-hal yang penulis kemukakan tersebut di atas, maka faktor 

minat peserta didik dalam mengerjakan setiap tugas yang diberikan oleh tenaga 

pendidik sangat menentukan pula terhadap kesulitan penggunaan bentuk-bentuk 

dhamir dalam jumlah, sebab apabila peserta didik merasa senang mengerjakan 

tugas yang diberikan maka pemahaman terhadap materi dhamir akan lebih baik 

dan terasa mudah beda halnya dengan peserta didik yang hanya kadang-kadang 

mengerjakan tugas yang diberikan maka akan terasa sulit. 

b. Faktor perhatian peserta didik 

Selain faktor yang dikemukakan di atas masih ada faktor lain yaitu 

perhatian peserta didik dalam belajar bahasa arab yang juga dapat mempengaruhi 

kesulitan penggunaan bentuk-bentuk dhamir dalam jumlah. Adapun perhatian 

peserta didik dalam bejalar dapat diukur melalui kepemilikan buku paket dan 

intensitas membaca buku paket tersebut. 

c. Ketidakpahaman Konsep Dhamir 
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Peserta didik mungkin tidak sepenuhnya memahami konsep dhamir, yaitu 

kata ganti yang menggantikan orang atau benda. Kurangnya pemahaman awal 

terhadap konsep ini dapat menyebabkan kesulitan dalam penggunaannya.  

Berikut hasil wawancaranya dengan responden: 

“Peserta didik sulit menyesuaikan dhamir Ketika sudah dimasukkan ke 
dalam jumlah”.

76
 

“Ya, saya merasa agak bingung dengan cara dhamir digunakan dalam 
kalimat. Saya tidak selalu yakin kapan harus menggunakan "aku," "kamu," 
atau kata ganti lainnya. Terkadang, rasanya sulit untuk melihat perbedaan 
antara penggunaan dhamir itu sendiri”.

77
 

“Ya, misalnya ketika saya membaca teks atau buku. Saya bisa melihat 
bahwa ada banyak kata ganti di sana, tetapi terkadang saya tidak yakin 
apakah mereka mengacu pada orang yang sama atau berbeda dalam 
konteksnya”.

78
 

“Saya mencoba membaca buku tata bahasa , tetapi terkadang penjelasannya 
terasa sulit dipahami atau terlalu teknis. Saya merasa butuh sesuatu yang 
lebih sederhana dan lebih praktis.”

79
 

Dalam wawancara ini, responden menyatakan ketidakpahamannya 

terhadap konsep dhamir, terutama dalam konteks kalimat yang lebih kompleks 

dan dalam percakapan sehari-hari yang melibatkan lebih dari satu orang. 

Pemahaman ini dapat membantu dalam merancang strategi pembelajaran yang 

lebih terfokus dan memberikan contoh-contoh praktis untuk meningkatkan 

pemahaman konsep tersebut. 

2. Faktor eksternal 

a. Faktor pendidik 
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Tenaga pendidik sangat besar peranannya dalam meningkatkan kualitas 

pengajaran termasuk dalam meningkatkan kemampuan peserta didik, sebab 

tenaga pendidiklah yang secara langsung berupaya membimbing dan 

mempengaruhi anak didiknya. Dengan demikian kesulitan penggunaan bentuk-

bentuk dhamir dalam jumlah bagi peserta didik dalam bidang studi bahasa arab di 

madrasah tsanawiyah darul abrar, maka faktor tenaga pendidik khususnya yang 

mengajarkan bidang studi bahasa arab sanagt dituntut kemampuan 

profesionalnya. 

Irfandi dalam wawancara dengan peneliti menerangkan bahwa : 

‚Tenaga pendidik merupakan salah satu faktor yang sangat besar 

perannya dalam meningkatkan kualitas pengajaran, termasuk 

profesionalisme dalam mengajar, karena semua pelajaran akan menarik 

jika tenaga pendidiknya mengajarkan dengan cara yang menarik, 

khususnya kesulitan penggunaan bentuk-bentuk dhamir dalam jumlah 

pada peserta didik di sekolah ini, maka tenaga pendidik bidang studi 

bahasa arab sangat berperan sekalipun tidak terlepas dari faktor-faktor 

yang lain‛.
80

 

Dengan keterangan di atas cukuplah memberikan gambaran bahwa tenaga 

pendidik merupakan salah satu faktor dari beberapa faktor lainnya yang turut 

memberikan corak serta peningkatan kualitas pengajaran dalam hal kesulitan 

penggunaan bentuk-bentuk dhamir dalam jumlah bagi peserta didik, sehingga 

apabila tenaga pendidik yang bersangkutan tidak memiliki kemampuan 

profesional maka akan berpengaruh terhadap keberhasilan di kelas. 

b. Faktor metode pengajaran 

Selain faktor yang peneliti kemukakan di atas, maka faktor metode 

pengajaran juga merupakan salah satu faktor yang sangat mempengaruhi 

kesulitan penggunaan bentuk-bentuk dhamir dalam jumlah. 

Berikut hasil wawancara dengan Irfandi : 
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‚Dalam mengajarkan materi bentuk-bentuk dhamir biasanya saya 

menggunakan metode qira’ah yaitu ada sebuah bacaan saya berikan 

kepada peserta didik kemudian bacaan itu yang menuntunnya supaya bisa 

memahami bentuk-bentuk dhamir itu yang terdapat dalam sebuah 

kalimat‛.
81

 

Berdasarkan data di atas peneliti mengambil kesimpulan bahwa tenaga 

pendidik menggunakan metode khusus dalam mengajarkan materi tentang 

bentuk-bentuk dhamir dalam jumlah. Selaras dengan yang disampaikan oleh 

Akmal isnaini: 

‚Biasanya itu ustdaz kalau dia mengajar bahasa arab tentang materi 

bentuk-bentuk dhamir sering sekali dia pakai metode bacaan atau 

qira’ah‛. 
82

 

Sama halnya yang disampaikan oleh Rijal : 

‚Saya biasa bosan kalau diajar sama beliau bahasa arab. Apalagi tentang 

dhamir. Karena keseringan membaca orang‛
83

. 

c. Faktor Kurangnya Latihan Praktis 

Pengaruh dari bahasa ibu peserta didik dapat menjadi faktor penyulit. Jika 

bahasa ibu peserta didik memiliki aturan-aturan yang berbeda terkait dengan 

penggunaan dhamir, mereka mungkin mengalami kesulitan dalam menyesuaikan 

diri dengan aturan bahasa yang dipelajari. 

Berikut hasil wawancaranya: 

“Tentu, saya merasa kurang mendapatkan latihan praktis dalam penggunaan 
dhamir, terutama dalam situasi kehidupan nyata. Seringkali, dalam 
pembelajaran, kita mendapatkan aturan dan penjelasan tetapi kurang 
kesempatan untuk mengaplikasikannya secara langsung”.

84
 

Selaras dengan penyampaian saudara Safar 
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“Saya mencoba mencari latihan online dan menggunakan buku tata bahasa, 
tetapi seringkali latihan tersebut terasa terlalu umum atau tidak sesuai 
dengan konteks kehidupan sehari-hari. Saya rasa butuh sesuatu yang lebih 
terkait dengan pengalaman praktis”.

85
 

“Saya mencoba untuk lebih memperhatikan cara orang lain berbicara dan 
mencatat bagaimana mereka menggunakan dhamir. Saya juga mencoba 
menerapkan aturan yang saya pelajari dalam percakapan sehari-hari, tetapi 
rasanya belum cukup”.

86
 

Dalam wawancara ini, responden menyatakan keinginan mereka untuk 

mendapatkan lebih banyak latihan praktis dalam penggunaan dhamir, terutama 

dalam konteks kehidupan sehari-hari. Pemahaman ini dapat membantu dalam 

merancang strategi pembelajaran yang lebih terfokus pada latihan kontekstual 

dan memberikan umpan balik langsung untuk meningkatkan keterampilan 

penggunaan dhamir. 

d. Faktor Kurikulum 

Selain faktor yang peneliti kemukakan di atas, maka faktor kurikulum 

juga merupakan salah satu faktor eksternal yang mempengaruhi kesulitan 

penggunaan bentuk-bentuk dhamir dalam jumlah. Hasil penelitian tersebut 

didukung oleh wawancara penulis secara langsung kepada peserta didik yang 

bernama Risfandi yang mengatakan bahwa : 

‚Tenaga pendidik dalam mengajar bahasa arab sangat terikat dengan 

kurikulum, sehingga ketika kita mempelajari materi bentuk-bentuk 

dhamir tidak terlalu mendetail, karena materi pelajaran lain akan 

telambat‛.
87 

Senada dengan yang disampaikan oleh Rijal bahwa : 
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‚Saya biasa belum paham betul satu materi sudah pindah ke materi yang 

lain. Ini yang menyebabkan saya kurang paham tentang bentuk-bentuk 

dhamir dalam jumlah‛.
88

 

Berdasarkan data di atas penulis mengambil kesimpulan bahwa tenaga 

pendidik dalam mengajarkan materi bentuk-bentuk dhamir dalam jumlah 

mengacu pada kurikulum. 

e. Faktor sarana dan prasarana 

Di antara faktor-faktor yang sangat penting yang dapat mempengaruhi 

peningkatan kualitas pengajaran pada umumnya dan peningkatan kualitas 

pengajaran bahasa arab di madrasah ini khususnya adalah faktor kelengakapan 

sarana dan prasarana belajar. Sebab seorang peserta didik atau tenaga pendidik 

tidak mungkin dapat memberikan pengajaran yang sepenuhnya tanpa hal-hal 

tersebut. Oleh karena itu, kemampuan bahasa arab khususnya penggunaan 

bentuk-bentuk dhamir dalam jumlah pada peserta didik Madrasah Tnasawiyah 

Darul Abrar masih tergolong rendah karena kurangnya sarana dan prasarana 

belajar, baik yang digunakan oleh tenaga pendidik maupun sumber-sumber 

bacaan peserta didik. 

Berikut hasil wawancara dengan peserta didik yang bernama Rijal : 

‚Ya, saya merasa sarana di madrasah ini sangat kekurangan. Seperti tidak 

adanya lab bahasa yang bisa meningkatkan pembelajaran bahasa terutama 

bahasa arab di madrasah ini‛.
89

 

Selaras dengan yang disampaikan oleh peserta didik bernama Anazril : 

‚sebenarnya sarana di madrasah ini sangat kurang. Tidak adanya 

labaratorium bahasa terkhusus lab bahasa arab ini yang menjadi faktor 

kami terlambat menguasai bahasa arab‛.
90
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Untuk mengatasi kesulitan ini, penting bagi pendidik dan peserta didik 

untuk bekerja sama dalam menciptakan lingkungan belajar yang mendukung, 

memberikan latihan yang berfokus pada penggunaan dhamir, dan memberikan 

umpan balik konstruktif untuk membantu peserta didik mengatasi kesulitan 

mereka. 

D. Solusi dalam mengatasi faktor kesulitan penggunaan bentuk-bentuk dhamir 

dalam jumlah pada pada peserta didik di MTs Darul Abrar Kabupaten Bone 

Berikut adalah beberapa solusi yang dapat membantu mengatasi kesulitan 

penggunaan bentuk-bentuk dhamir dalam jumlah pada peserta didik: 

1. Penyajian Konsep Dhamir secara Jelas 

Memastikan konsep dhamir disajikan secara jelas dan terstruktur dapat 

membantu peserta didik memahami dasar-dasar penggunaannya. Materi pelajaran 

yang memperkenalkan konsep ini dengan contoh-contoh praktis dan kasus-kasus 

penggunaan dhamir akan membantu peserta didik memahami konsep ini dengan 

baik. 

2. Latihan Praktis yang Terarah 

Memberikan latihan-latihan praktis yang terarah akan membantu peserta 

didik berlatih menggunakan dhamir dalam berbagai konteks. Latihan-latihan ini 

harus mencakup situasi-situasi sehari-hari dan konteks-konteks yang relevan 

untuk meningkatkan pemahaman dan penggunaan dhamir. 

3. Koreksi Umpan Balik 

Memberikan umpan balik konstruktif terhadap penggunaan dhamir 

peserta didik dapat membantu mereka menyadari kesalahan-kesalahan yang 

mungkin terjadi dan memperbaikinya. Koreksi ini dapat dilakukan oleh guru atau 

melalui  interaksi sejawat, dan dapat membantu peserta didik belajar dari 

kesalahan mereka. 
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4. Materi Pembelajaran Multimedia 

Menggunakan materi pembelajaran multimedia, seperti video, audio, atau 

permainan edukatif, dapat membantu membuat pembelajaran lebih menarik dan 

interaktif. Materi ini dapat memberikan contoh-contoh situasional yang 

mendukung pemahaman penggunaan dhamir. 

5. Aktivitas Berkelompok 

Mengintegrasikan aktivitas berkelompok dalam pembelajaran dapat 

memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk berlatih menggunakan 

dhamir dalam situasi sosial. Berinteraksi dengan teman sekelas dapat 

meningkatkan pemahaman dan percaya diri dalam menggunakan dhamir. 

6. Penggunaan Sumber Belajar yang Beragam 

Menggunakan buku, sumber belajar daring, dan materi-materi pelajaran 

lainnya yang beragam dapat membantu peserta didik mendapatkan pemahaman 

yang lebih mendalam tentang penggunaan dhamir. Kombinasi berbagai sumber 

belajar dapat membantu menyesuaikan pembelajaran dengan gaya belajar yang 

berbeda. 

7. Penggunaan Metode Pembelajaran Aktif 

Metode pembelajaran aktif, seperti permainan peran, simulasi, atau 

proyek-proyek kreatif, dapat membantu peserta didik mempraktikkan 

penggunaan dhamir dalam konteks nyata. Pendekatan ini dapat membuat 

pembelajaran lebih menarik dan memberikan pengalaman langsung dalam 

penggunaan dhamir. 

8. Sesuaikan dengan Tingkat Kemampuan 

Penting untuk memahami tingkat kemampuan peserta didik dan 

menyusun pembelajaran sesuai dengan kebutuhan mereka. Memulai dari level 
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dasar dan secara bertahap meningkatkan kompleksitas latihan dapat membantu 

peserta didik membangun pemahaman yang kuat. 

Dengan menerapkan solusi-solusi ini, diharapkan peserta didik akan dapat 

mengatasi kesulitan dalam penggunaan bentuk-bentuk dhamir dalam jumlah dan 

meningkatkan kemampuan berbahasa mereka. 

Berikut hasil wawancarannya: 

‚Tentu selaku Guru, saya pikir salah satu solusi utama adalah dengan 
meningkatkan latihan dan eksposur terhadap penggunaan dhamir dalam 
berbagai konteks. Semakin peserta didik terbiasa dengan penggunaan 
dhamir, semakin mudah untuk memahaminya‛.

91
 

‚Saya mencoba membaca lebih banyak, baik itu artikel, buku, atau cerita. 
Selain itu, saya berpartisipasi dalam percakapan di mana saya dapat 
berinteraksi dengan yang lain. Ini memberi saya peluang untuk melihat 
bagaimana orang lain menggunakan dhamir dalam komunikasi sehari-
hari‛.

92
 

‚Saya menemukan bahwa membuat kalimat sendiri atau berpartisipasi 
dalam latihan praktis, seperti membuat percakapan simulasi atau bermain 
permainan bahasa, dapat membantu. Ini memberi saya kesempatan untuk 
menerapkan aturan-aturan dhamir dalam konteks yang lebih nyata.‛

93
 

‚Saya merasa bimbingan langsung sangat berharga. Saya mencari umpan 
balik dari guru atau mentor, terutama jika saya merasa bingung tentang 
penggunaan dhamir dalam suatu kalimat. Diskusi langsung atau koreksi 
dari orang yang lebih berpengalaman membantu saya memperbaiki 
kesalahan dan memahami konteks lebih baik‛.

94
 

‚saya biasanya menggunakan buku paket yang lain untuk pembelajaran 
bahasa yang menyediakan latihan interaktif dan pengulangan. Ini 
membantu saya mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang 
penggunaan dhamir dan memberi saya umpan balik instan saat saya 
membuat kesalahan‛.

95
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Dalam wawancara ini, responden menunjukkan beberapa solusi yang 

dapat diterapkan untuk mengatasi kesulitan dalam penggunaan bentuk-bentuk 

dhamir, termasuk meningkatkan latihan, berpartisipasi dalam percakapan, 

mendapatkan bimbingan langsung, menggunakan sumber daya pembelajaran 

online, dan membuat catatan untuk membantu pemahaman. Pemahaman ini 

dapat membantu merancang strategi pembelajaran yang lebih efektif untuk 

individu yang menghadapi kesulitan serupa. 

Dalam mengajarkan materi bahasa Arab yang berkaitan dengan tata 

bahasa Arab seperti isim   dhomir yang   menjadi   pembahasan   peneliti,   

seorang   pengajar   dapat menggunakan metode kaidah dan terjemah (al-Qowaid 

wa al-tarjamah) dengan langkah langkah pengajarannya sebagai berikut  

1. Pengajar meminta peserta didik membuka teks bacaan kemudian 

membimbing mereka memahami isi bacaan dengan menerjemahkannya 

kata perkata atau kalimat per kalimat. 

2. Dari teks bacaan tersebut pengajar menghadirkan beberapa kalimat 

bahasa Arab yang terdapat bentuk-bentuk dhomir.   Hal   ini   dilakukan   

untuk menerangkan beberapa segi tata bahasa (nahwu-shorf). 

3. Pengajar membacakan kalimat-kalimat bahasa Arab tersebut, 

kemudianpeserta didik mendengarkan dan menyimak dengan teliti. 

4. Pengajar  menjelaskan  konsep dhomir. Dalam hal ini pengajar dapat 

menghadirkan tabel perbandingan antara dhomir dengan kata ganti orang 

dalam bahasa Indonesia. 

Peserta  didik  memahami  konsep dhomir  muttashil pada fi’il  madhi,  

kemudian pengajar membimbing mereka untuk menghafalkan definisinya secara 

disiplin. Selain itu pengajar juga mengajarkan cara mengi’rab untuk  
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mempermudah  dalam  menganalisis kaidah dhomir muttashil dalam teks bahasa 

Arab. 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

1. Penggunaan bentuk-bentuk dhamir dalam jumlah dapat menimbulkan 

beberapa kesulitan bagi peserta didik, terutama bagi mereka yang sedang 

mempelajari bahasa yang menggunakan dhamir. Beberapa kesulitan yang 

mungkin dihadapi oleh peserta didik MTs Darul Abrar Kabupaten Bone 

berdasarkan hasil wawancara dan observasi  adalah sebagai berikut: 

peserta didik sulit menghafal dan memahami dhamir, peserta didik sulit 

membedakan dhamir muzakkar dan dhamir muannats, peserta didik sulit 

membedakan mufrod, mutsanna dan jama’, peserta didik sulit 

membedakan dhamir mutakallim, mukhatab,  dan ghaib, peserta didik 

sulit membedakan dhamir muttashil, munfashil, dan peserta didik sulit 

menentukan dhamir ketika fi’ilnya terdapat huruf illah (fi’il mu’tal). 

2. Berdasarkan hasil wawancara dan observasi terdapat beberapa faktor 

yang dapat menyebabkan kesulitan penggunaan bentuk-bentuk dhamir 

dalam jumlah pada peserta didik. Beberapa faktor tersebut antara lain: 

faktor internal (faktor minat, faktor perhatian peserta didik dan faktor 

ketidakpahaman konsep dhamir) dan faktor eksternal (faktor pendidik, 

faktor metode pengajaran, faktor kurangnya latihan praktis, faktor 

kurikulum, faktor sarana dan prasarana). 

3. Berikut adalah beberapa solusi yang dapat membantu mengatasi kesulitan 

penggunaan bentuk-bentuk dhamir dalam jumlah pada peserta didik: 

penyajian dhamir secara jelas,  latihan raktis yang terarah, koreksi umpan 

balik, materi pembelajaran multimedia, aktivitas berkelompok, 
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penggunaan sumber belajar yang beragam, penggunaan metode 

pembelajaran aktif dan sesuaikan dengan tingkat kemampuan. 

B. Implikasi 

Setelah melaksanakan penelitian, Implikasi yang dapat penyusun ajukan 

adalah sebagai berikut: 

1. Jika guru menggunakan prinsip-prinsip pada analisis kesulitan dhamir 

dalam pembelajaran Bahasa Arab sesuai dengan langkah-langkah dalam 

penerapan teori tersebut maka peserta didik akan mudah memahami 

pembelajaran dengan baik dan benar. 

2. Kegiatan ini sangat bermanfaat khususnya bagi pendidik dan peserta didik 

maka diharapkan kegiatan ini dapat dilakukan secara berkesinambungan 

dalam pembelajaran Bahasa Arab 

3. Kepada peneliti lainnya yang berkeinginan untuk meneliti dalam wilayah 

kajian yang sama, diharapkan dapat mengambil fokus pada analisis 

kesulitan dhamir terhadap kaidah bahasa Arab yang lain. 
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PEDOMAN OBSERVASI 

A. Identitas Observasi 

Lembaga yang diamati : Madrasah Tsanawiyah Darul Abrar 

Waktu    : 02 Oktober 2022 – 10 Februari 2023 

B. Aspek-aspek yang Diamati 

1. Informasi awal tentang Kesulitan Penggunaan bentuk-bentuk dhamir dalam 

jumlah pada peserta didik kelas IX Mts Darul Abrar 

a. Kesulitan Menghafal dan Memahami Dhamir 

b. Kesulitan membedakan dhamir muzakkar dan dhamir muannats 

c. Kesulitan membedakan mufrod, mutsanna dan jama’ 

d. Kesulitan membedakan dhamir mutakallim, mukhatab dan ghaib 

e. Kesulitan membedakan dhamir muttashil dan dhamir munfashil 

f. Kesulitan menggunakan dhamir ketika fi’il nya terdapat huruf illah (fi’il 

mu’tal) 

2. Analisis faktor-faktor kesulitan Penggunaan bentuk-bentuk dhamir dalam 

jumlah pada peserta didik kelas IX Mts Darul Abrar 

3. Solusi dalam mengatasi kesulitan Penggunaan bentuk-bentuk dhamir dalam 

jumlah pada peserta didik kelas IX Mts Darul Abrar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Lembar Observasi untuk Guru mata pelajaran bahasa arab 

No. 

Analisis Kesulitan Penggunaan Bnetuk-bentuk 

Dhamir dalam Jumlah pada peserta didik Kelas 

IX MTs Darul Abrar Kabupaten Bone 

Keterangan 

Ya Tidak ada 

1. 

Guru memahami kesulitan penggunaan bentuk-

bentuk dhamir dalam jumlah yang dialami 

peserta didik  

  

2. 
Guru menggunakan metode dalam 

pembelajaran bentuk-bentuk dhamir  

 
 

3. Guru selalu memotivasi peserta didik untuk 

belajar bahasa arab 

 
 

4. Metode yang diterapkan Guru dalam proses 

pembelajaran menarik minat peserta didik 

untuk belajar bahasa arab 

  

5. Guru menggunakan beberapa media untuk 

mengatasi kesulitan penggunaan dhamir dalam 

jumlah 

  

6. Guru sering memberikan latihan-latihan praktis 

untuk mengatasi kesulitan dhamir dalam 

jumlah 

  

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lembar Observasi untuk Peserta didik 

No. 

Analisis Kesulitan Penggunaan Bnetuk-bentuk 

Dhamir dalam Jumlah pada peserta didik Kelas 

IX MTs Darul Abrar Kabupaten Bone 

Keterangan 

Ya Tidak ada 

1. Peserta didik memahami konsep dhamir    

2. 

Peserta didik senang dengan metode yang 

diterapkan guru dalam pembelajaran bentuk 

bentuk dhamir dalam jumlah  

 

 

3. Peserta didik antusias dalam pembelajaran 

dhamir 

 
 

4. Peserta didik senang mengerjakan tugas yang 

diberikan oleh guru 

  

5. Peserta didik disiplin dalam mengikuti proses 

pembelajaran bentuk-bentuk dhamir dalam 

jumlah 

  

6. Peserta didik sering mendapatkan bantuan dari 

guru apabila mengalami kesulitan 

  

7. Peserta didik tidak memperhatikan guru ketika 

menjelaskan 

  

8. Peserta didik tidak mempunyai buku lain selain 

buku yang diajarkan 

  

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

PEDOMAN DOKUMENTASI 

(Instrumen Dokumentasi) 

No. Dokumen yang Dibutuhkan 

Keterangan 

Ya Tidak ada 

1. 
Tinjauan Historis Madrasah Tsanawiyah Darul 

Abrar 
  

2. Profil lembaga 
 

 

3. 
Data personalia (data pendidik) 

 
 

4. 
Data Peserta Didik tahun terakhir 

  

5. 
Data sarana dan prasarana 

  

6. 
Data sarana penunjang lainnya 

  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PEDOMAN WAWANCARA 

A. Instrumen Wawancara dengan Peserta Didik Madrsah Tsanawiyah Darul Abrar 

1. Apa yang anda pahami tentang dhamir? Jelaskan ! 

2. Bagaimana anda membedakan bentuk-bentuk dhamir? 

3. Menurut anda apakah mempelajari tentang bentuk-bentuk dhamir dalam 

jumlah itu sulit? Kenapa? 

4. Apakah anda senang dan tertarik mempelajari bentuk-bentuk dhamir? 

5. Apa kendala yang anda alami saat pembelajaran dhamir dalam jumlah? 

6. Menurut anda faktor apa saja yang memberikan pengaruh Ketika anda 

belajar bentuk-bentuk dhamir dalam jumlah? 

7. Apakah guru anda sering membantu setiap kesulitan yang anda dapatkan 

dalam pembelajaran dhamir? 

8. Apa yang anda lakukan apabila mendapat kendala dalam memahami 

dhamir? 

9. Apakah guru anda membantu memberikan Solusi dalam memahami 

dhamir? 

10. Apa sebaiknya yang dilakukan guru anda untuk mengatasi kesulitan yang 

anda hadapi dalam belajar bentuk-bentuk dhamir? 

11.  Apakah guru anda dalam mengajarkan materi tentang bentuk-bentuk 

dhamir mengacu pada kurikulum atau buku paket Bahasa arab? 

12. Apakah dalam mengajar bentuk-bentuk dhamir guru anda menggunakan 

metode khusus? 

13.  Apakah guru anda sering memberikan Latihan-latihan tentang mengenai 

bentuk-bentuk dhamir dalam jumlah? 

 



 

 

 

 

 

 

 

B. Instrumen Wawancara dengan Guru Bahasa Arab Madrsah Tsanawiyah Darul 

Abrar 

1. Bagaimana minat peserta didik dalam mempelajari bentuk-bentuk dhamir 

dalam jumlah? 

2. Menurut bapak Apa faktor penyebab peserta didik sulit memahami bentuk 

– bentuk dhamir dalam jumlah? 

3. Apa Solusi yang bapak berikan kepada peserta didik yang kurang 

memahami bentuk-bentuk dhamir? 



 

 

 

 

 

 

 

SURAT KETERANGAN BUKTI WAWANCAARA 

Yang bertanda tangan di bawah ini : 

Nama  : Irfandi, Lc 

Pekerjaan : Guru Bidang Studi Bahasa Arab 

Alamat  : Jalan Swadaya 

Menerangkan dengan sebenarnya bahwa mahasiswa 

Nama  : Andi Haidir Mappamasing 

Nim  : 80400221033 

Bidang  : Pendidikan Bahasa Arab 

Kampus : UIN Alauddin Makassar 

Telah datang dan berkonsultasi dengan kami dalam rangka menyelesaikan 

tesisnya yang berjudul : ‚Analisis Kesulitan Penggunaan Bentuk-bentuk Dhamir 

dalam Jumlah Pada Peserta Didik Kelas IX di MTs Darul Abrar Kabupaten 

Bone‛. 

Pada  Hari  : Senin 

  Tanggal : 06 November 2023 

  Tempat  : Ruang Kelas IX 

Demikian surat keterangan ini diberikan untuk dipergunakan sebagai 

mestinya. 

Bone, 

Informan 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Irfandi, Lc 

SURAT KETERANGAN BUKTI WAWANCAARA 

Yang bertanda tangan di bawah ini : 

Nama  : Muhammad Rifai Adam 

Nis  : 090 

Kelas  : IX 

Menerangkan dengan sebenarnya bahwa mahasiswa 

Nama  : Andi Haidir Mappamasing 

Nim  : 80400221033 

Bidang  : Pendidikan Bahasa Arab 

Kampus : UIN Alauddin Makassar 

Telah datang dan berkonsultasi dengan kami dalam rangka menyelesaikan 

tesisnya yang berjudul : ‚Analisis Kesulitan Penggunaan Bentuk-bentuk Dhamir 

dalam Jumlah Pada Peserta Didik Kelas IX di MTs Darul Abrar Kabupaten 

Bone‛. 

Pada  Hari  : Selasa 

  Tanggal : 07 November 2023 

  Tempat  : Ruang Kelas 

Demikian surat keterangan ini diberikan untuk dipergunakan sebagai mestinya. 

Bone, 

Informan 

 

 

 

Muhammad Rifai Adam 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DAFTAR INFORMAN 

 

No. Nama Jabatan 

1. Irfandi Guru Bahasa Arab 

2. Anazil Peserta didik  kelas IX 

3 Muhammad Rifai Adam Peserta didik  kelas IX 

4 Akmal Isnan Peserta didik  kelas IX 

5 Muhammad Rifat Peserta didik  kelas IX 

6 Rifqi Syarif Peserta didik  kelas IX 

7 Abdillah Marwan Peserta didik  kelas IX 

8 Muhaimin Babar Peserta didik  kelas IX 

9 Safar Peserta didik  kelas IX 

10 Taufiq Peserta didik  kelas IX 

11 Iyar Peserta didik  kelas IX 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wawancara dengan Muhaimin Bahar (Peserta didik Kelas IX MTs Darul Abrar). Selasa, 

07 November 2023 di Kelas IX MTs Pukul 10.00 WITA - Selesai 

 

 

Wawancara dengan Muhammad Rifai Adam (Peserta didik Kelas IX MTs Darul Abrar). 

Rabu, 10 November 2023 di Kelas IX MTs Pukul 08.00 WITA - Selesai 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Wawancara dengan Irfandi. Lc (Guru Bidang Studi Bahasa Arab). Senin, 06 November 

2023 di Kelas IX MTs Pukul 13.00 WITA - Selesai 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wawancara dengan Anazril (Peserta didik Kelas IX MTs Darul Abrar). Senin, 06 

November 2023 di Kelas IX MTs Pukul 08.00 WITA - Selesai 
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RIWAYAT HIDUP 

 

Andi Haidir Mappamasing lahir di Ujung Pandang tanggal 16 

November 1985. Anak kedua dari tiga bersaudara, pasangan 

dari pernikahan Andi Mappamasing dan Andi Nursaidah. 

Penulis memulai jenjang pendidikan dasar di SD Negeri 278 

Balle selama 6 tahun, dari tahun 1992 hingga 1997. Kemudian 

melanjutkan ke jenjang pendidikan menengah pertama dan 

menengah Atas di Pondok Pesantren Islam Darul Abrar dari tahun 1998 hingga 

2004. Setelah itu, penulis melanjutkan studi strata satu (S1) di Universitas 

Muslim Indonesia pada prograrm studi Pendidikan Bahasa Arab dari tahun 2007 

hingga 2010. Setelah itu, penulis melanjutkan studi ke jenjang strata dua (S2) di 

Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar dari tahun 2021 hingga 2024. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


