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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN 

A. Transliterasi Arab-Latin 

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat 

dilihat pada tabel berikut: 

1. Konsonan  

Huruf  Arab Nama Huruf Latin Nama 

 Alif tidak dilambangkan tidak dilambangkan ا

 Ba B Be ب

 Ta T Te ت

 ṡa ṡ es (dengan titik di atas) ث

 Jim J Je ج

 ḥa ح
ḥ 

ha (dengan titik di 
bawah) 

 Kha Kh ka dan ha خ

 Dal D De د

 Żal Ż zet (dengan titik di atas) ذ

 Ra R Er ر

 Zai Z Zet ز

 Sin S Es ش

 Syin Sy es dan ye ش

 ṣad ص
ṣ 

es (dengan titik di 
bawah) 

 ḍad ض
ḍ 

de (dengan titik di 
bawah) 

 ط
ṭa 

ṭ 
te (dengan titik di 
bawah) 

 ظ
ẓa 

ẓ 
zet (dengan titik di 
bawah) 

 ain „ apostrof terbalik„ ع
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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: 

 Gain G Ge غ

 Fa F Ef ف

 Qaf Q Qi ق

 Kaf K Ka ك

 Lam L El ل

 Mim M Em م

 Nun N En ن

 Wau W We و

 Ha H Ha ـه

 Hamzah ‟ Apostrof ء

 Ya Y Ye ى

Tanda Nama Huruf Latin Nama 

 Fathah A a ا َ

 Kasrah I i اِ

 Amah U u ا َ
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Contoh: 

 kaifa :كَيْفََ

 haula :هَوْلََ

3. Maddah  

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, 

transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu: 

Contoh: 

 māta : مَاتََ

 ramā : رَمَي

 qī la : قيِْلََ

 yamūtu :    يمَُوْتَُ

4. Tā’ marbūṭah 

5. Transliterasi untuk tā‟ marbūṭah ada dua, yaitu: tā‟ marbūṭah yang hidup 

atau mendapat harakat fatḥah, kasrah, dan ḍammah, transliterasinya 

adalah [t]. Sedangkan tā‟ marbūṭah yang mati atau mendapat harakat sukun, 

transliterasinya adalah [h]. 

Tanda Nama Huruf Latin Nama 

 ى يَ  
fatḥah dan yā‟ Ai a dan i 

 fatḥah dan wau Au a dan u ى وَ 

Harakat dan 
Huruf 

Nama 
Huruf dan 

Tanda 
Nama 

َى َا      ... ... fatḥah dan alif atau yā‟ Ā a dan garis di atas 

 kasrah dan  yā‟ Ī i dan garis di atas  ىي

 ḍammah dan wau Ū u dan garis di atas  ى و
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Kalau pada kata yang berakhir dengan tā‟ marbūṭah diikuti oleh kata yang 

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

marbūṭah itu ditransliterasikan dengan ha (h). 

Contoh: 

ف الَِ ط   َ الْ  ةَ  ض  و   rauḍah al-aṭfāl : ر 

ال ف اضِل ة َ دِي ن ةَ   al-madīnah al-fāḍilah : ا ل م 

ة َ م   al-ḥikmah :  ا ل حك 

6. Syaddah (Tasydīd) 

Syaddah atau tasydīd yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan 

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

perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah. 

Contoh: 

بَّنا َ  rabbanā : ر 

ي ن ا  najjainā : ن جَّ

كَ اََ ل ح   : al-ḥaqq 

نَ   nu“ima : ن ع ِ

وَ   aduwwun„ : ع د 

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

kasrah (َّسىِي(maka ia ditransliterasi seperti huruf maddah menjadi ī 

Contoh: 

 alī(bukan „Aliyy atau „Aly)„ : ع لِيَ 

َبِيَ عَ  ر   : „arabī (bukan „Arabiyy atau „Araby) 

7. Kata Sandang 

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf َ ال

(alif lam ma„arifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi 

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

qamariyyah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang 
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mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan 

dihubungkan dengan garis mendatar (-). 

Contoh: 

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

ل ة َ ل س   al-zalzalah (bukan az-zalzalah) : ا لسَّ

 al-falsafah : ا ل ف ل س ف ة َ

 al-bilādu : ا ل بلِا دَ 

8. 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‟murūna : تأََْمُرُوْنََ

 „al-nau : الَنَّوْعَُ

 syai‟un : شَيْءَ 

 umirtu : أمُِرْتَُ

9. Penelitian 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‟ān), alhamdulillah, dan munaqasyah. Namun, bila 

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

ditrans-literasi secara utuh.  
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Contoh: 

Fī Ẓilāl al-Qur‟ān 

al-Sunnah qabl al-tadwīn 

10. Lafẓ al-Jalālah (الله) 

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jarr  dan huruf lainnya 

atau berkedudukan sebagai muḍāf ilaih (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf 

hamzah. 

Contoh: 

 billāh بِاَللهَ dīnullāh دِيْهَُاللهَِ

Adapun tā‟ marbūṭah di akhir kata yang disandarkan kepada lafẓ al-

jalālah, ditransliterasi dengan huruf [t]. 

 Contoh: 

 hum fīraḥmatillāh هُمَْفِيَْرَحْمَةَِاللهَِ

11. Huruf Kapital 

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

transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Wa mā Muḥammadun illā rasūl 

Inna awwala baitin wuḍi„a linnāsi  lallażi  bi Bakkata mubārakan 
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Syahru Ramaḍān al-laẓī  unzila fīh al-Qur‟ān 

Naṣīr  al-Dīn al-Ṭūsī 

Abū  Naṣr al-Farābī 

Al-Gazālī 

Al-Munqiẓ  min al-Ḍalāl 

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: 

12. Daftar Singkatan 

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah: 

swt.  = subḥānahū  wa ta„ālā 

saw.   = ṣallallāhu „alaihi wa sallam 

a.s.   = „alaihi al-salām 

H   = Hijrah 

M   = Masehi 

SM   = Sebelum Masehi 

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

w.   = Wafat tahun 

QS …/…: 4 = QS al-Baqarah/2: 4 atau QS Āl „Imrān/3: 4 

HR   = Hadis Riwayat 

Abū al-Walīd Muḥammad Ibn Rusyd, ditulis menjadi: Ibn Rusyd, Abū al-
Walīd Muḥammad (bukan: Rusyd, Abū al-Walīd Muḥammad Ibn) 

Naṣīr Ḥāmid Abū Zaid, ditulis menjadi: Abū Zaid,  Naṣīr Ḥāmid (bukan: Zaid,  
Naṣīr Ḥāmid  Abū) 
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ABSTRAK 

Nama    :   Nur Aisyah 

NIM   :  8040022022 

Jurusan    :  Pendidikan Bahasa Arab 

Judul          : Problematika pembelajaran bahasa Arab  bagi alumni SMU  pada            

Prodi S1 PBA dan S1 BSA UIN Alauddin Makassar 
 

Penelitian ini membahas problematika pembelajaran bahasa Arab  bagi 
Alumni SMU  pada Prodi S1 PBA dan S1 BSA UIN Alauddin Makassar dengan 
tujuan 1). untuk mengetahui pelaksanaan pembelajaran bahasa Arab  pada Prodi 
S1 PBA dan S1 BSA 2). untuk mengetahui problematika pembelajaran bahasa 
Arab bagi Alumni SMU pada prodi S1 PBA dan S1 BSA 3). untuk mengetahui 
upaya mengatasi problematika  pembelajaran bahasa Arab bagi Alumni  SMU 
pada Prodi S1 PBA dan S1 BSA UIN Alauddin Makassar. Jenis penelitian ini 
adalah kualitatif dengan pendekatan lapangan (Field Research) yaitu penelitian 
langsung ke lokasi untuk mendapatkan dan mengumpulkan data penelitian yang 
dilaksanakan di lapangan adalah meneliti masalah yang sifatnya kualitatif, yakni; 
prosedur data penelitian yang menghasilkan data diskriptif berupa kata-kata yang 
tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati, sehingga dapat 
dikatakan bahwa penelitian ini bersifat kualitatif. 

Hasil penelitian menunjukkan pelaksanaan pembelajaran bahasa Arab di 
Prodi S1 PBA dan S1 BSA UIN Alauddin Makassar dikatakan belum efektif dan 
efisien, karena dosen  mengajarkan sesuai dengan kurikulum yang ada sementara 
mahasiswa Alumni SMU tidak dirancang sesuai dengan kurikulum seperti materi 
yang teralalu tinggi dan mahasiswa yang beragam masih digabungkan untuk  
belajar bersama-sama dalam satu ruangan perkulihan. Aspek-aspek yang menjadi 
problematika pembelajaran di  Prodi S1 PBA dan S1 BSA UIN Alauddin 
Makassar  dua aspek, yaitu, pertama problem linguistic seperti :Morfologi 
(Qawaid Sharfiyah) dan Sintaksis  (Qawaid Nahwiyah), Aspek Penulisan (al-
kitabah), Kosakata, urutan Kata (Tartib Kalimat) kedua  problem non linguistic 
meliputi eksternal dan internal iseperti: latar belakang mahasiswa, motivasi, dan 
minat  dan dan problem eksternal meliputi: Presepsi mahasiswa bahasa Arab, 
kurikulum bahasa Arab, dosen bahasa Arab,metode pembelajaran bahasa Arab, 
media Pembelajaran bahasa Arab. Belum ada upaya pengelolah prodi S1 PBA dan 
S1 BSA untuk mengatasi problematika pembelajaran bahasa Arab Prodi S1 PBA 
dan  S1 BSA UIN Alauddin Makassar misalnya mengelompokkan mahasiswa 
berdasarkan kemampuan atau  memberikan Pembinaan Khusus bagi  Prodi S1 
PBA dan  S1 BSA UIN Alauddin Makassar, meningkatkan Minat Mahasiswa S1 
PBA dan S1 BSA UIN Alauddin Makassar bagi Alumni SMU untuk belajar 
bahasa Arab, merancang kurikulum, materi, metode dan media pembelajaran 
Bahasa Arab dan melakukan peningkatan kualitas dosen bahasa Arab. 

Implikasi tesis ini dalam rangka meningkatkan dan mengatasi problematika 
pembelajaran bahasa Arab, diperlukan ketekungan dan perhatian yang serius dari 
semua pihak terutama para dosen bahasa Arab. Untuk itu direkomendasikan 
kepada Pihak  kampus untuk mengatasi berbagai masalah yang di hadapi oleh 
mahasiswa dan dosen bahasa Arab lebih meningkatkan perhatian dan upaya untuk 
memotivasi para mahasiswa  serta mencarikan solusi agar mereka berminat dan 
perhatian yang tinggi terhadap pembelajaran bahasa Arab 
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 مستخلص
 نور عائشة:   الاسم

 ٨۰٤۰۰۰۰۰۰۰    : رقم التسجيل
 تدريس اللغة العربية :  القسم

اللغة  في قسم تدريس مشاكل تعلم اللغة العربية لدى خريجي الدرحلة الثانوية : عنوانال
بجامعة علاء الدين الإسلامية  الدرحلة البكالوريوس و قسم اللغة وأدابها على العربية

 كاسار بمالحكومية 
 

 في قسم تدريس مشاكل تعلم اللغة العربية لدى خريجي الدرحلة الثانويةعن  يناقش البحث
بجامعة علاء الدين الإسلامية الحكومية  و قسم اللغة وأدابها على الدرحلة البكالوريوس اللغة العربية

في  معرفة مشاكل تعلم اللغة العربية لدى خريجي الدرحلة الثانوية .(١ ف البحث إلى،، ويهدكاساربم
(. معرفة مشكلات تعلم ۲ و قسم اللغة وأدابها على الدرحلة البكالوريوس اللغة العربية قسم تدريس

لى الدرحلة و قسم اللغة وآدابها ع اللغة العربية في قسم تدريساللغة العربية لخريجي الثانوية العامة في 
(. معرفة الجهود الدبذولة للتغلب على مشكلات تعلم اللغة العربية لخريجي الثانوية ۳ البكالوريوس

بجامعة علاء الدين  و قسم اللغة وأدابها على الدرحلة البكالوريوس اللغة العربية في قسم تدريسالعامة 
 بحثث ميداني(، أي البحث ىو نوعي ذو نهج ميداني نوع البحثكاسار. بمالإسلامية الحكومية 

الدباشر إلى الدواقع للحصول على البيانات وجمعها. إن البحث الذي يتم إجراؤه في الديدان ىو دراسة 
الدشاكل ذات الطبيعة النوعية، أي: إجراءات البيانات البحثية التي تنتج بيانات وصفية في شكل  

ذلك يمكن القول أن ىذا البحث نوعي كلمات مكتوبة أو منطوقة من الناس والسلوك الدلاحظ، ل
 .بطبيعتو

و قسم  اللغة العربية في قسم تدريسنتائج البحث تظهر أن تنفيذ عملية تعلم اللغة العربية 
كاسار يععتر  ير بمبجامعة علاء الدين الإسلامية الحكومية  اللغة وأدابها على الدرحلة البكالوريوس

أن خريجي الدرحلة الثانوية الثانوية ليسوا  بريم هاج الحاليالمحاضرين يدرسون وفقًا للمنبأ فعَّال
طلاب الدتنوعين لا يزالون يدرسون في نفس الغرفة وبإضافة منهاج الدواد الحالية، في مصممين 

و قسم اللغة وأدابها على  اللغة العربية في قسم تدريسالدراسية. الجوانب الدشكلة لعملية التعلم في 
الجوانب اللغوية مثل: ىي  كاساربمبجامعة علاء الدين الإسلامية الحكومية  الدرحلة البكالوريوس

رفية( والنحو بالقواعد النحوية(، وجوانب الكتابة بالكتابات العربية(، صالصرف بالقواعد ال
 الخلفية الطلابيةمن والدفردات، وترتيب الكلمات بقواعد الجمل(، وجوانب ير اللغوية تتضمن 

تصورات الطلاب حول اللغة العربية، والدنهاج  من  الجوانب الخارجية تتضمنإمامام و والاىت  والدافع
العربي، والمحاضرين العرب، وطرق التعلم العربية، ووسائل التعلم العربية. لم يتم اتخاذ أي جهد من 

شكلات للتغلب على مو قسم اللغة وأدابها على الدرحلة البكالوريوس  اللغة العربية قسم تدريس إدارة
توجيو خاص و  على سبيل الدثال تقسيم الطلاب استنادًا إلى القدرات أو توفر و تعلم اللغة العربية

تصميم الدنهاج والدواد والطرق ووسائل ب و قسم اللغة وأدابها وكذا لك اللغة العربية لقسم تدريس
 التعلم لتعلم اللغة العربية ورفع جودة محاضري اللغة العربية.

 عنايةال مشكلات تعلم اللغة العربية لا بد من ومعالجة من أجل تحسين حثمستفاد الب
ميع اأططراف، وخاصة محاضري اللغة العربية. ولذذا السبب يوصى بأن يتصدى الحرم بجوالاىتمام 

الجامعي للمشكلات الدختلفة التي يواجهها طلاب اللغة العربية ومحاضريها من خلال زيادة الاىتمام 
 ذولة لتحفيز الطلاب وإيجاد الحلول لذا حتى يهتموا ويولوا اىتمامًا كبراً لتعلم اللغة العربيةوالجهود الدب
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Bahasa memegang peranan yang sangat penting dalam kehidupan 

manusia. Sebagai makhluk sosial, manusia membutuhkan saran komunikasi 

untuk berkomunikasi dengan orang lain sebagai makhluk sosial, dan lingkungan 

sekitarnya. Bahasa memungkinkan orang untuk mengungkapkan pikirana atau 

gagasannya sehingga orang lain dapat mengetahui keinginannya. 

Sangat menarik untuk berbicara tentang bahasa Arab sebagai bahasa 

internasional karena masyarakat Indonesia, negara Muslim terbesar di dunia, 

masih lebih rendah jika berbicara bahasa Arab. Meskipun secara sadar atau tidak 

sadar bahasa Arab diperlukan setiap hari, dalam beberapa kasus seorang Muslim 

diharuskan untuk membacanya dalam bahasa Arab, jika tidak hukumnya batal 

atau tidak valid, misalnya ketika melakukan sholat lima waktu, membaca Al-

Qur‟an dan hadits. Sebagai seorang muslim yang taat sekalipun, Anda tidak 

boleh berhenti membaca kalimat bahasa Arab sejak bangun tidur hingga kembali 

tidur. Seorang Muslim tidak boleh lupa berdoa ketika dia berniat melakukan 

sesuatu, seperti setelah bangun tidur, di toilet, keluar dari toilet, berpakaian, 

memasuki rumah, keluar rumah, mengemudi, sampai tertidur lagi, mulut selalu 

mengucapkan bahasa Arab. 
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Bahasa Arab sebagai salah satu bahasa di dunia memiliki banyak 

keistimewaan dan ciri khas yang membedakannya dengan bahasa lainnya, 

khususnya eksistensi bahasa Arab sebagai lingua franca bagi umat Islam. Tidak 

ada seorang pun yang meragukan kontribusi bahasa Arab bagi pengembangan 

ilmu keislaman, baik langsung maupun tidak langsung. Al-Qur‟an diwahyukan 

kepada Rasulullah SAW dengan menggunakan bahasa Arab. 

Sebagaimana firman Allah dalam Q.S Az-Zukhruf /43:3. 1 

 

وع إِناَّ جَعَل ناً  نََٰ م عَرَبيِاّ قعرءََٰ َ(٣.َ)ََتَعقِلعونَ  لَّعَلَّكع

 Terjemahannya:  

    “Kami jadikan Al-Qur‟an dalam bahasa Arab supaya kamu memahaminya”. 

Hadis yang lahir dari ucapan, perbuatan, dan taqrir Rasulullah SAW 

sebagai sumber pokok ajaran Islam juga menggunakan bahasa Arab karena 

Rasulullah SAW berasal dari suku Quraisy, salah satu komunitas bangsa Arab. 

Allah SWT berfirman dalam Q.S Fussilat /41: 44.
2
 

وع وَلَو جَعَل لَت لَولَا  لَّقَالعواْ  أعَجَمِيّا قعرءَاناً  نََٰ وَ  قعل وَعَرَبيّ  يّ ءَاعجَمِ  ۥ  ۖٓءَايََٰتعوع  فعصِّ  ءَامَنعواْ  للَِّذِينَ  ىع

د وَ  وَقر ءَاذَانِهِم في  يعؤمِنعونَ  لَا  وَٱلَّذِينَ  ءى وَشِفَاىع  مِن نَ و ي عنَادَ  أعوْلََٰئِكَ  عَمًى عَلَيهِم وَىع

   بعَِيد مَّكَانِ 

Terjemahnya:  

“Dan jika kalau kami jadikan Al-Qur‟an itu suatu bacaan dalam bahasa 
selain Arab, tentulah mereka mengatakan: “Mengapa tidak dijelaskan 
ayat-ayatnya?” Apakah (patut Al-Qur‟an) dalam bahasa asing sedang 

                                                           
1
 Departemen Agama R.I, al-Qur‟an dan terjemahannya, (Semarang: Toha Putra, 1989), 

h. 794. 

2
 Departemen Agama R.I, al-Qur‟ān dan terjemahnya, h. 779 
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(Rasul adalah orang) Arab? Katakanlah: “Al-Qur‟an itu adalah petunjuk 
dan penawar bagi orang-orang mukmin. Dan orang-orang yang tidak 
beriman pada telinga mereka ada sumbatan, sedang Al-Qur‟an itu suatu 
kegelapan bagi mereka. Mereka itu adalah (seperti) yang dipanggil dari 
tempat yang jauh.”. 

Para ulama sejak abad pertengahan banyak menulis kitab-kitab 

karangannya dengan menggunakan bahasa Arab, baik kitab tauhid/ilmu kalam, 

tafsir, hadis, fikih, tasawuf, dan sebagainya. Bahasa Arab juga menjadi bahasa 

akademis bagi umat Islam yang harus dipelajari oleh setiap muslim, terutama 

yang ingin lebih mendalami ajaran Islam.3 Mengingat sangat urgennya 

penguasaan bahasa Arab maka lembaga-lembaga pendidikan Islam senantiasa 

mengajarkannya sebagai salah satu bidang studi utama. Diharapkan dengan 

penguasaan bahasa Arab, mahasiswa mampu menggunakannya sebagai alat 

komunikasi dan memahami literatur berbahasa Arab, khususnya literatur 

keislaman. Bahasa Arab telah menjadi kurikulum wajib dalam setiap jenjang 

pendidikan sejak abad pertengahan sampai era modern.4 

Hal ini dapat diuraikan sebagai berikut: pendekatan komperhensif, 

pendekatan ini memandang bahwa bahasa sebagai sistem tersusun dari unsur-

unsur fungsional yang menunjukan satu-kesatuan yang tak dapat dipisah-pisahkan 

(integral). 5 Karena itu, kekurangan salah satu unsur atau sub sistem dalam suatu 

sistem akan menimbulkan gangguan dan hambatan bagi unsur lainnya. Sub sistem 

bahasa yang dimaksud terdiri dari tata-bunyi, kosakata, tatakalimat, dan ejaan 

(tulisan).6 

                                                           
3
 Yusuf al-Qardawi, al-Ijtihād  fi al-Syarī‟ah al-Islamīyyah ma‟a Nazarat Tahilīyyah fi al-

Ijtihād al-Mu‟asir diterjemahkan oleh Achmad Syathori dengan judul Ijtihad dalam Syari‟at Islam. 

Beberapa Pandangan Analitis tentang Ijtihad Kontemporer (Cet. I; Jakarta: Bulan Bintang, 1987), 

h. 38-39. 

4
 Mahmud Yunus, Sejarah Pendidikan Islam (Cet. VI; Jakarta: Hidayakarya Agung, 

1990), h. 39-112. 

5
 Sardiman A. M, Interaksi dan Motivasi Belajar Mengajar (Cet. IX; Jakarta: Raja 

Grafindo Persada, 2001), h. 132. 

6
Ahmad Izzan, Metodologi Pembelajaran Bahasa Arab (Cet. II; Bandung: Humaniora, 

2004), h, 98.  
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Pendekatan ini berasumsi bahwa pengajaran bahasa harus dimulai 

dengan mengajarkan kemahiran menyimak atau mendengarkan bunyi bahasa 

dalam kata atau kalimat, dan melatih pengucapannnya sebelum pelajaran 

membaca dan menulis dilakukan. Jadi, urutan pengajaran kemahiran berbahasa 

adalah menyimak (al-istima', listening), berbicara (al-kalam, speaking), 

membaca (al- qira'ah, reading), dan menulis (kitabah, writing). 

Unsur-unsur bahasa terdiri atas tata bunyi (fonologi/aswat) tata tulis 

(ortografi/ kitabat al-huruf), tata kata (al-sarf), tata kalimat (al-nahwu), dan 

kosakata (al-mufradat). Kemudian keterampilan berbahasa adalah kemampuan 

menggunakan bahasa sebagai alat komunikasi baik lisan maupun tulis yang 

meliputi keterampilan membaca (al-qira‟ah), menulis (al-kitabāh), berbicara 

(al-kalām), dan menyimak (al-istima‟). Kemahiran berbicara adalah salah satu 

kemahiran berbahasa dan merupakan jenis kemampuan yang ingin dicapai dalam 

pengajaran bahasa. Proses belajar berbicara asing akan mudah jika pembicara 

secara aktif terlibat dalam upaya berkomunikasi. Seseorang belajar membaca 

dengan membaca, sedangkan bila ingin belajar berbicara maka dengan berbicara. 

Salah satu kelemahan dan kekurangan sitem metode lama pengajaran bahasa di 

Indonesia adalah kurangnya latihan-latihan lisan secara intensif sehingga sedikit 

sekali pelajar yang mampu mengutarakan pikiran dan perasaan secara lisan. 

Bahasa Arab merupakan bahasa asing bagi pelajar Indonesia, tentu para pelajar 

Indonesia mengalami problem dalam belajar bahasa Arab baik problem yang 

bersifat linguistik (tata bunyi, tata kalimat, tulisan dan kosa kata) maupun non 

linguistik. 

UIN Alauddin Makassar yang merupakan sebuah lembaga pendidikan 

tinggi yang berciri khas Islam, berupaya menciptakan output perguruan tinggi 

yang berkualitas yang mampu bersaing di tengah masyarakat ini. 
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Mahasiswa yang sedang atau telah menyelesaikan studinya di UIN 

Alauddin Makassar diharapkan mampu menampilkan perilaku yang berakhlak 

mulia berdasarkan ketentuan yang ada dalam Al-Qur‟an dan hadis. Oleh karena 

itu, mata kuliah yang diajarkan diharapkan mampu menunjang pemahaman 

terhadap Al-Qur‟an dan hadis, sehingga diberikan kepada seluruh mahasiswa 

melalui program semester. Salah satu mata kuliah yang diberikan adalah bahasa 

Arab. 

Bahasa Arab, sesuai dengan kurikulum Perguruan Tinggi Islam 

merupakan mata kuliah yang harus diikuti oleh semua mahasiswa. Namun diakui 

bahwa tidak semua mahasiswa memiliki kemampuan untuk memahami bahasa 

Arab secara lebih baik dan mendalam. Salah satu faktor penyebabnya adalah 

perbedaan latar belakang  pendidikan mahasiswa sebelum melanjutkan studinya 

di Perguruan Tinggi Islam. 

Juwairiyah Dahlan menegaskan bahwa kampus merupakan lingkungan 

bagi para mahasiswa untuk belajar bahasa Arab sebelum belajar di Perguruan 

Tinggi Islam. Perguruan Tinggi Islam yang berciri khas Islam, seperti IAIN, 

STAIN  dan UIN menjadikan bahasa Arab sebagai salah satu bidang studi yang 

wajib dipelajari oleh mahasiswanya, sehingga mahasiswa telah mendapatkan 

pengetahuan tentang bahasa Arab.1  

Perbedaan karakteristik setiap individu terkait latar belakang pendidikan 

mahasiswa merupakan salah satu problem yang sering dihadapi dalam 

pembelajaran. Proses seleksi penerimaan mahasiswa baru dianggap menjadi 

salah satu penyebab beragamnya kualitas mahasiswa dalam satu kelas. Seleksi 

yang ada kurang mampu menjaring dan mendapatkan mahasiswa yang memiliki 

                                                           
1
 Juwairiyah Dahlan. Metode Belajar-Mengajar Bahasa Arab (Cet. I: Surabaya: Usaha 

Nasional, 1992), h.87. 
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Kualitas sesuai dengan yang diharapkan prodi atau jurusan. Hal ini 

karena alat seleksi yang dipakai maupun tes yang diujikan khususnya yang 

diselenggarakan pemerintah pada skala nasional masih bersifat umum. 

Akibatnya tidak sedikit calon mahasiswa baru bisa masuk pada program studi 

yang baru baginya dan belum memiliki dasar pengetahuan yang cukup tentang 

program studi yang dimasuki seperti S1 Prodi Pendidikan Bahasa Arab Fakultas 

Tarbiyah dan Keguruan dan S1 Jurusan Bahasa dan Sastra Arab Fakultas Adab 

dan Humaniora. 

Rendahnya kemampuan berbahasa Arab yang dialami para alumni SMU  

karena lembaga pendidikan yang berada  di bawah naungan Kementrian 

Pendidikan Nasional,secara umum bahasa Arab belum menjadi bidang studi 

wajib, baik TK, SD, SMP dan SMA  sehingga mereka dari sekolah tersebut 

sebelum masuk ke perguruan tinggi Islam tidak pernah dihadapakan dengan 

pembelajaran Bahasa Arab, dan ada pula yang di ketahui banyak metode yang 

digunakan  dosen saat mengajar bahasa Arab dan di ikuti oleh mahasiswa, 

seperti menghafal mufradat/kosa kata bahasa Arab,dan mengimla‟kanya (dikte) 

dan mahasiswa di perintakahkan untuk menulisnya. Namun dalam  proses 

pelaksanaan pembelajaran bahasa Arab,terdapat problematika yang terjadi pada 

mahasiswa, seperti mahasiswa tidak mampu berbicara bahasa Arab dengan baik, 

tidak mampu menulis kalimat bahasa Arab yang dibacakan dosen saat mengikuti 

pemebelajaran imla‟karena mahasiswa belum bisa membedakan huruf hijaiyah 

sehingga mereka kesulitan menuliskan kalimat bahasa Arab saat mengikuti 

pembelajaran. 

Pembelajaran bahasa Arab di UIN Alauddin Makassar Khususnya S1 

Prodi Pendidikan Bahasa Arab Fakultas Tarbiyah dan Keguruan  dan S1 Jurusan 

Bahasa dan Sastra Arab Fakultas Adab dan Humaniora  diasumsikan belum 
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mencapai tujuan yang diharapkan. Hal tersebut terlihat pada kemampuan 

mahasiswa yang  masih sangat rendah menggunakan bahasa Arab dalam 

komunikasi sehari-hari.  menurut peneliti asumsikan bahwa adanya problematika 

pembelajaran bagi Alumni SMU  pada prodi S1 PBA dan S1 BSA adalah  

Rendahnya minat belajar bahasa Arab, sulitnya mengikuti pembelajaran bahasa 

Arab dengan penggunaan metode pembelajaran yang saat ini diterapkan oleh 

dosen bahasa Arab, serta materi pembelajaran bahasa Arab dalam kurikulum 

dipandang sulit untuk dipelajari. 

Hal tersebut  asumsi peneliti ketahui ketika peneliti melakukan observasi 

awal di UIN Alauddin Makassar Khususnya Jurusan Pendidikan Bahasa Arab 

dan Jurusan Bahasa dan Sastra Arab merupakan jurusan yang Mahasiswa 

sebagian merupakan Alumni SMU, SMK dan Pesantren untuk pelajaran bahasa 

Arab, sehingga dalam pembelajaran dosen dan Mahasiswa sering diperhadapkan 

pada kesulitan atau problema. Problem tersebut diantaranya bersumber dari 

faktor linguistik bahasa Arab sendiri dan faktor non linguistik. Berangkat dari 

latar belakang masalah di atas peneliti  sangat tertarik untuk melakukan 

penelitian dengan judul" Problematika Pembelajaran Bahasa  Arab Bagi 

Alumni SMU pada Prodi S1 PBA dan BSA UIN Alauddin Makassar”. 
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B. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus  

Adapun fokus penelitian dijabarkann dalam bentuk matriks sebagai berikut: 

1. Fokus Penelitian 

Fokus Penelitian Uraian Fokus 

Problematika 

Pembelajaran Bahasa 

Arab Bagi Alumni SMU 

pada Prodi S1 PBA dan 

S1 BSA 

1. pelaksanaan pembelajaran bahasa 

Arab Bagi Alumni SMU pada Prodi 

S1 PBA dan S1 BSA 

2. problematika pembelajaran bahasa 

Arab Bagi Alumni SMU pada 

mahasiswa prodi S1 PBA dan S1 

BSA 

3. Upaya mengatasi problematika 

pembelajaran bahasa Arab bagi 

alumni pada Prodi S1 PBA dan S1 

BSA 

2. Deskripsi fokus penelitian 

Sejalan dengan fokus penelitian yang dikemukakan pada penelitian ini, 

serta untuk menghindari kesalahan terhadap fokus penelitiannya, maka perlu 

diperjelas inti penelitian yang tercakup dalam variabel utama yang menjadi fokus 

penelitian, yakni problematika pembelajaran bahasa Arab bagi Alumni SMU 

pada Prodi S1 PBA dan S1 BSA UIN Alauddin Makassar. Tahun ajaran 2023-

2024 dimana Prodi S1 PBA  memiliki 14 orang mahasiswa yang berlatar 

belakang memiliki  SMU sebanyak dan S1 BSA 115 memiliki mahasiswa  UIN  

Kata problematika adalah hal yang menimbulkan masalah, atau hal yang belum 

dapat dipecahkan atau permasalahan.
1
 Suatu masalah yang dilemparkan untuk 

dipecahkan. Suatu preposisi yang memerlukan 

                                                           
1
Sustrisno Hadi, Metodologi Research, jilid 1 (Cet, VI: Yogyakarta: Andi Officed. 

1989(,h. 1215) 
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penyelesaian. Sedangkan problematika dalam tesis ini adalah permasalahan 

dosen atau tenaga pendidik, peserta didik atau mahasiswa dan lembaga 

pendidikan dal am peningkatan keterampilan berbicara bahasa Arab. 

Pembelajaran adalah serangkaian kegiatan yang melibatkan informasi dan 

lingkungan yang disusun secara terencana untuk memudahkan siswa dalam 

belajar.
1
 

Dalam kaitan ini pembelajaran yang berasal dari kata belajar mendapatkan 

konveksian dimaknai sebagai proses belajar, atau upaya belajar yang melibatkann 

perangkat lain yang saling mendukung. 

Bertolak dari pengertian tersebut, peneliti berasumsi dengan apa yang 

dimaksud dengan pembelajaran adalah proses transformasi ilmu dan pengetahaun 

yang dilakukan oleh seorang pendidik secara struktur kepada siswanya dalam 

proses tersebut, siswa diarahkan untuk dapat meningkatkan kecakapan, 

pengetahuan, pemahaman dan nalarnya agar kelak nantinya akan tampil dengan 

segenap keterampilan yang dimilikinya sebagai hasil proses yng dilaluinya 

sebagai berikut. 

Berdasarkan fokus penelitian dan deskripsi fokus, dapat disimpulkan 

bahwa penelitian ini memfokuskan pada peneliti tentang problematika 

pembelajaran bahasa arab dengan menitik beratkan pada proses kegiatan belajar 

siswa melalui perencanaan, penerapan/pelaksanaan dan evaluasi untuk mencapai 

tujuan. 

                                                           
1
Jamii Suprihatingrum, Strategi Pembelajaran: teori dan aplikasi ( Cet. 1:, Jogjakarta: 

Aruz Media, 2013), h. 75. 
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C. Rumusan Masalah 

Rumusan Masalah Berdasar pada uraian latar belakang yang telah 

dikemukakan maka pokok masalah dalam penelitian tesis ini adalah 

“Problematika pembelajaran bahasa Arab bagi Alumni SMU pada Prodi S1 PBA 

dan BSA UIN Alauddin Makassar”. 

1. Bagaimana proses pelaksanaan pembelajaran bahasa Arab bagi Alumni 

SMU pada Prodi S1 PBA dan BSA? 

2. Bagaimana problematika pembelajaran bahasa Arab bagi  alumni SMU 

pada Mahasiswa Prodi S1 PBA dan BSA UIN Alauddin Makassar? 

3. Bagaimana upaya mengatasi problematika pembelajaran bahasa Arab bagi   

Alumni SMU pada Mahasiswa Prodi S1 PBA dan BSA? 

D. Kajian Pustaka 

Berdasarkan penelusuran hasil penelitian yang dilakukan di internet, 

maka ditemukan beberapa skripsi dan tesis yang hampir serupa dengan tesis 

yang di bahas sebagai berikut: 

1. Penelitian yang dilakukan Amirudin, mahasiswa PPs UIN Alauddin tahun 

2008 dengan judul “Problematika Pembelajaran Bahasa Arab pada Pondok 

Pesantren Modern al-Istiqamah Ngata Baru Kecamatan Sigi Biromaru, 

Kabupaten Donggala. “Hasil sistem pembelajaran di Pondok Pesantren 

Modern al-Istiqomah Ngata Baru terjadi perpaduan dua kurikulum, yaitu 

kurikulum nasional (Kemenag) dan kurikulum pondok pesantren. Dalam 

pelaksanaannya guru mengalami permasalahan mengelolah kelas dan 

menerapkan pembelajaran bahasa Arab. Meskipun begitu, prestasi siswa 

tidaklah terlalu buruk, akan  tetapi berada pada kategori sedang”. 

Sedangkan judul “Problematika Pembelajaran bahasa Arab bagi alumni



11 
 

 
 

SMU pada prodi S1 PBA dan BSA UIN Alauddin Makassar”. penulis 

mengangkat judul ini disebabkan adanya masalah dalam pembelajaran 

bahasa Arab  bagi Alumni SMU karena materi di sekolah umum ini belum 

mendapatkan pemebelajaran khususnya pembelajaran bahasa Arab. 

Sedangkan persamaan  penelitian ini adalah sama-sama membahas tentang 

problematika pembelajaran bahasa Arab. 

2. Penelitian Salma Intan, alumni PPs UIN Alauddin Makassar tahun 2003, 

dalam tesisnya menulis tentang “Problematika Pengajaran Bahasa Arab 

terhadap siswa MAN I Makassar. “Hasil bahwa suksesnya proses 

pembelajaran di Madrasah sangat ditentukan oleh kapasitas guru bahasa 

Arab bersangkutan. Inti penekanan dalam tesisnya sebelum tampil di 

dalam kelas, hendaknya memahami problem-problem  pembelajaran 

bahasa Arab di kelas bersangkutan, memiliki penguasaan terhadap 

beberapa metode dan mampu mengkombinasikan serta mengembangkan 

pada setiap penyajian materi pembelajaran bahasa Arab baik di dalam 

maupun di luar kelas, dan yang tidak kurang pentingnya guru bahasa Arab 

selayaknya meningkatkan kualitas keilmuannya.” Sedangkan judul 

“Problematika Pembelajaran bahasa Arab bagi alumni SMU pada prodi S1 

PBA dan BSA UIN Alauddin Makassar” penulis mengangkat judul ini 

disebabkan adanya masalah dalam pembelajaran bahasa Arab  bagi 

Alumni SMU karena materi di sekolah umum ini belum pernah diajarkan 

khususnya seperti pembelajaran bahasa Arab. Adapun persamaan  

penelitian ini adalah sama-sama membahas tentang problematika 

pembelajaran bahasa Arab. 
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3. Tesis Hikmah Maulani, UPI dengan judul “Problematika Pembelajaran 1 

Kemahiran Berbahasa Arab di Madrasah Ibtidaiyah” (Analisis Deskriptif 

Kualitatif pada Kelas V di MI Cihawangan Ciamis Tahun Ajaran 

2013/2014)”. Hasil yang dicapai dari penelitian ini adalah menunjukkan 

materi ajar bahasa Arab kelas V MI secara garis besar sesui dengan 

kurikulum yang di gunakan, namun di tinjau dari segi kemampuan belajar 

siswa. materi terlalu tinggi tidak sesuai dengan kemampuan siswa. Metode 

yang digunakan cenderung metode qawaid wa tarjamah, mubasyarah, dan 

pola unzur wa qul. Satu sisi metode tersebut efektif. ”. Sedangkan judul 

“Problematika Pembelajaran bahasa Arab bagi alumni SMU pada prodi S1 

PBA dan BSA UIN Alauddin Makassar”. penulis mengangkat judul ini 

disebabkan adanya masalah dalam pembelajaran bahasa Arab  bagi 

Alumni SMU karena materi di sekolah umum ini belum pernah diajarkan 

khususnya seperti pembelajaran bahasa Arab. Adapun persamaan  

penelitian ini adalah sama-sama membahas tentang problematika 

pembelajaran bahasa Arab. 
4. Dina Yuniati dengan judul “problem pembelajaran bahasa arab siswa non 

muslim kelas XI SMA Negeri 6 Bengkulu (analisis teori kognitif sosial 

albert bandura)”, tesis (Yogyakarta, Universitas islam negeri sunan 

kalijaga, 2016 dimana hasil penelitian berdasarkan rumusan masalah dan 

tujuan penelitian menunjukkan bahwa pembelajaran bahasa arab 

berdasarkan kognitif sosial dengan modeling untuk kemudian 

membutuhkan proses pengaturan diri yaitu pengamatan diri dimana 

penyebab siswa non muslim tidak kompetitif dalam pembelajaran bahasa 

arab yakni bahan ajar yang kurang menarik dan guru bahasa Arab belum 

menjadi sumber yang menjadi relevan dalam sumber pembelajaran serta 
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laboratorium yang tidak digunakan secara efektif, siswa non muslim 

belum dikenalkan secara menyeluruh tentang huruf-huruf hijaiyah dan 

kurangnya motivasi non muslim dalam belajar bahasa Arab. Sedangkan 

judul “Problematika Pembelajaran bahasa Arab bagi alumni SMU pada 

prodi S1 PBA dan BSA UIN Alauddin Makassar penulis mengangkat 

judul ini disebabkan adanya masalah dalam pembelajaran bahasa Arab  

bagi Alumni SMU karena materi di sekolah umum ini belum pernah 

diajarkan khususnya seperti pembelajaran bahasa Arab. Adapun 

persamaan  penelitian ini adalah sama-sama membahas tentang 

problematika pembelajaran bahasa Arab. 
5. Alwi Aldjufri, dengan judul “problematika pembelajaran bahasa Arab 

pada SMP Al khairaat 1 Palu”. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: 

pemeblajaran bahasa arab di SMP Al kahairaat 1 Palu bertujuan agar 

peserta didik memiliki kompetensi bahasa, kompotensi komunikatif dan 

budaya Arab. Untuk mencapai tujuan tersebut, kurimkulum pembelajaran 

bahasa Arab menggunakan sistem kesatuan dengan menerapkan metode 

langsung dan metode-metode bahasa lainnya. Dimana bentuk 

problematika pembelajaran bahasa arab pada aspek linguistik dan non 

linguistik. Sedangkan judul “Problematika Pembelajaran bahasa Arab bagi 

alumni SMU pada prodi S1 PBA dan BSA UIN Alauddin Makassar”. 

Sedangkan judul “Problematika Pembelajaran bahasa Arab bagi alumni 

SMU pada prodi S1 PBA dan BSA UIN Alauddin Makassar”. penulis 

mengangkat judul ini disebabkan adanya masalah dalam pembelajaran 

bahasa Arab  bagi Alumni SMU karena materi di sekolah umum ini belum 

pernah diajarkan khususnya seperti pembelajaran bahasa Arab. Adapun 
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persamaan  penelitian ini adalah sama-sama membahas tentang 

problematika pembelajaran bahasa Arab. 

E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian  

1. Tujuan Penelitian  

a. Untuk mendiskripsikan problematika pembelajaran bahasa Arab 

Alumni SMU pada Prodi S1 PBA dan BSA. 

b. Untuk mengetahui Faktor-faktor yang menyebabkan adanya Problem 

Pembelajaran Bahasa Arab bagi, Mahasiswa Prodi S1 PBA dan BSA 

UIN Alauddin Makassar. 

c. Untuk mengetahui upaya mengatasi problematika pembelajaran 

bahasa Arab bagi Alumni SMU yang kuliah Prodi S1 PBA dan BSA. 

2.  Kegunaan penelitian  

a.  Kegunaan Ilmiah 

Secara ilmiah diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran 

yang signifikan di kalangan para pemikir dan intelektual terutama yang 

bergelut dalam dunia pendidikan, sehingga dari padanya akan semakin 

menambah khazanah ilmu pengetahuan terutama yang berkaitan dengan 

proses pembelajaran bahasa Arab. Selain itu, tulisan ini diharapkan dapat 

menjadi rujukan untuk para peneliti dalam studi penelitian yang sama. 

b.  Kegunaan Praktis  

1. Penelitian ini diharapkan menjadi masukan positif dan dapat 

dijadikan data atau informasi penting bagi  Universitas Islam Negeri 

Alauddin Makassar khusunya  Prodi S1 PBA dan BSA guna 

melakukan upaya-upaya pengembangan pendidikan dan pengajaran  
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Islam khususnya  mata pembelajaran bahasa Arab yang terkait 

dengan proses pembelajaran bahasa Arab.  

2. Sebagai sumbangan pemikiran bagi para mahasiswa/dosen 

khususnya bahasa Arab dalam mengoptimalkan metodologis 

pembelajaran bahasa Arab yang efektif. 
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BAB II  

TINJAUAN TEORETIS 

A. Pembelajaran Bahasa Arab 

Pembelajaran berasal dari kata ajar, yang artinya usaha sadar dari seorang 

guru untuk membelajarkan siswanya dengan mengarahkan interaksi siswa 

melalui sumber belajar lainnya dalam rangka mencapai tujuan yang diharapkan.1
 

Jadi pembelajaran adalah sebuah kegiatan yang terjadi di dalam kelas 

yang mana kegiatan ini guru berperan aktif dan melakukan kegiatan mengajar 

dengan secara maksimal agar siswa yang diajari melakukan kegiatan pembelajara 

dengan baik. Dengan kata lain pembelajran ini adalah kegiatan yang di lakukan 

oleh guru dan siswa. Guru menyampaikan materi dan siswa menerima materi, 

dan guru berupaya agar kegiatan pembelajaran ini berjalan dengan baik dan 

materi pembelajaran tersampaikan secara maksimal. Maka dalam pembelajaran 

ini sudah terlihat bahwa guru merupakan faktor penting dalam pembelajaran. 

Pembelajaran bahasa Arab berbeda dari pembelajaran bahasa asing 

lainnya. Hal ini karena bahasa Arab memiliki karakteristik unik yang tidak 

dimiliki oleh bahasa asing lainnya. Bahasa Arab adalah bahasa yang kaya akan 

variasi kata, kalimat dan makna. Keunikan bahasa Arab juga terletak pada 

pelafalan bunyi dari beberapa huruf yang hampir sama namun diucapkan dari 

rongga bunyi yang berbeda dan memiliki variasi makna yang berbeda pula. 

Keistimewahan kosa kata Arab yang juga kaya akan metafor dan jika disusun 

menjadi kalimat mengandung makna yang memukau. Redaksi kalimat kaya akan 

sinonim, struktur gramatikanya ringkas dan jelas, kaya akan komposisi sintaksis, 

                                                           
1
 Ulin Nuha, Ragam Metodologi & Media Pembelajaran Bahasa Arab (Yogyakarta: Diva 

Press, 2016), h.152 
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morfologi, derivasi dan semantiknya. Keunikan-keunikan inilah ketika dalam 

proses pembelajaran dibutuhkan guru yang mampu tidak hanya pada konteks 

penguasaan materi namun lebih pada bagaimana mengajarkan bahasa itu secara 

benar 

Jadi pada dasarnya pembelajaran bahasa Arab adalah suatu cara atau jalan 

yang ditempuh seseorang guru bahasa Arab dalam proses kegiatan belajar 

mengajar, sama halnya dengan PTKIN dimana  mata kuliah yang diajarkan di 

pendidikan bahasa Arab dan bahasa dan sastra Arab berbeda dengan  mata kuliah 

yang diajarkan di mata kuliah jurusan lainya di karenakan kurikulum yang  

digunakan prodi PBA dan BSA  adalah  kurikulum terpisah  (separated subject 

curriculum) dengan harapan kurikulum  yang digunakan akan memberikan 

dampak yang baik dan benar. Adapun mata kuliah yang di tawarkan di prodi 

Pendidikan bahasa Arab dan bahasa dan sastra Arab   sebagai berikut  

1. Maharāh istimā‟ 

Menyimak adalah suatu proses kegiatan mendengarkan lambang lisan-

lisan dengan penuh perhatian, pemahaman, apresiasi, serta interpretasi untuk 

memperoleh informasi, menangkap isi, serta memahami makna komunikasi yang 

tidak disampaikan oleh si pembicara melalui ujaran atau bahasa lisan.
2
 

Menyimak dapat didefinisikan suatu aktivitas yang mencakup kegiatan 

mendengar dan bunyi bahasa, mengidentifikasi, menilik, dan mereaksi atas 

makna yang terkandung dalam bahan simakan.
3
 

Proses menyimak memerlukan perhatian serius dari siswa. ia berbeda 

dengan mendengar atau mendengarkan. Menurut pendapat Tarigan, “Pada 

                                                           
2
 Tarigan, Hendri Guntur. Menyimak sebagai suatu keterampilan berbahasa (Bandung: 

Angkasa, 1994), h. 27 
3
 Tarigan, Hendri Guntur. Menyimak sebagai suatu keterampilan berbahasa, h. 28 
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kegiatan mendengar mungkin si pendengar tidak memahami apa yang didengar. 

Pada kegiatan mendengarkan sudah ada unsur kesengajaan, tetapi belum diikuti 

unsur pemahaman karena itu belum menjadi tujuan.”Kegiatan menyimak 

mencakup mendengar, mendengarkan, dan disertai usaha untuk memahami bahan 

simakan. Oleh karena itu dalam kegiatan menyimak ada unsur kesengajaan, 

perhatian dan pemahaman, yang merupakan unsur utama dalam setiap peristiwa 

menyimak. Penilaiannya pun selalu terdapat dalam peristiwa menyimak, bahkan 

melebihi unsur perhatian.
4
 

Proses mendengar biasanya berlaku secara berperingkat yaitu empat 

peringkat: 

a) Mendengarkan deretan bunyi-bunyi bahasa, individu mendengar bunyi 

dari unsur-unsur luar yang sengaja dihasikan dengan maksud tertentu.  

b) Memahami bunyi bahasa tersebut, suatu bunyi yang didengar itu 

dikaitkan dengan maksud tertentu. 

c) Menilai bunyi-bunyi yang diperdengarkan, di peringkat ini pendengar 

menguasai makna beberapa deretan bunyi, dapat memahami persamaan 

arti dan kelainan makna antara satu deretan bunyi dengan deretan bunyi 

lain, antara rangkai kata dengan satu rangkai yang lain dalam bahasa yang 

sama. 

d) Bertindak balas terhadap bunyi-bunyi tersebut. Peringkat ini hanya akan 

terlaksana setelah pendengar melalui ketiga-tiga peringkat tadi. 

 

 

  

                                                           
4
Tarigan, Djago Pendidikan Bahasa Indonesia (Jakarta: Universitas Terbuka, 1991. ), h. 4 
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2. Tujuan Pembelajaran Maharāh istimā‟  

Hamadah Ibrahim mengatakan bahwa ada sepuluh tujuan pembelajaran 

keterampilan menyimak, yaitu
5
: 

a) Membiasakan telinga dengan suara-suara baru. 

b) Membiasakan siswa untuk mengucapkan bahasa baru. 

c) Memahami soal agar mampu menjawabnya.  

d) Memecahkan soal-soal latihan menyimak baik berupa menyempurnakan 

ungkapan, merubah kalimat atau yang lain.  

e) Memmahami teks yang diperdengarkan secara rinci kemudian menjawab 

soal-soal tentang teks itu. 

f) Memahami pokok-pokok pikiran yang ada dalam teks yang diperdengarkan, 

kemudian meringkasnya.  

g) Menelusuri bagian–bagian penting dari teks yang diperdengarkan, kemudian 

menyusunnya kembali dalam tulisan.  

h) Mengambil poin-poin penting yang bisa membantu untuk 

mempresentasikan topik yang berkaitan dengan teks yang diperdengarkan.  

i) Satu permulaan untuk mendiskusikan sebuah tema.  

j) Mengulang materi-materi yang telah diajarkan 

3. Jenis-jenis Menyimak (Istima‟)  

Terdapat dua jenis kemahiran mendengar yaitu mendengar secara intensif 

dan mendengar secara ekstensif. Kemahiran mendengar secara intensif dalah 

kemahiran mendengar yang dilakukan melalui latihan dan aktiviti yang formal 

yang biasanya dilaksanakan bawah kelolaan dan pengawasan guru. Mendengar 

secara intensif boleh dibagi menjadi dua jenis. Pertama ia menekankan kepada 

                                                           
5
 Hamadah Ibrahim,  Al-ittijahat al-Mu‟ashirah fi tadris al-Lughah al- ‟Arabiyyah wa al- 

Lughah al-Hayyah al-Ukhra Lighairi Natiqina biha, (Dar al-fikri, Kairo, 1987), h.22 
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Latihan yang berpusatkan kepada kefahaman makna secara terperinci. 

Kedua, ia menekankan kepada latihan mendengar bahasa yang dituturkan. Latihan 

yang berpusatkan kepada kefahaman makna secara terperinci boleh dijalankan 

dalam berbagai cara seperti berikut:
1
 

a) Mendengar arahan. Para pelajar mendengar arahan yang diberi dan 

bertindak balas terhadapnya.  

b) Menjawab soalan kefahaman. Para pelajar mendengar soalan yang 

dikemukan dan kemudian diminta mengenal pasti jawapan yang 

diperlukan.  

c) Mendengar untuk mendapatkan maklumat. Dalam latihan ini para pelajar 

menumpukan perhatian kepada bahagian-bahagian tertentu daripada apa 

yang mereka dengar. 

d) Membuat ringkasan. Para pelajar mendengar sesuatu petikan dan kemudian 

membuat ringkasan tentang apa yang telah didengari. 

e) Menyelesaikan masalah. Para pelajar mendengar sesuatu masalah dan 

kemudian diminta berbincang bersama-sama rakan mereka untuk 

mengatasi masalah tersebut. 

Sementara mendengar secara eksentif pula merupakan latihan yang 

dijalankan setelah para pelajar dapat menguasai kemahiran mendengar secara 

intensif. Mendengar secara ekstensif ini bertujuan untuk meluaskan penguasaan 

bahasa secara keseluruhan dan tidak lagi tertumpu kepada pengukuhan struktur 

tatabahasa atau yang seumpamanya. Latihan ini juga menekankan aktiviti 

mendengar secara kritis dan logik. Para pelajar boleh menggunakan buah fikiran 

                                                           
1
 Hamadah Ibrahim,  Al-ittijahat al-Mu‟ashirah fi tadris al-Lughah al- ‟Arabiyyah wa al- 

Lughah al-Hayyah al-Ukhra Lighairi Natiqina bih, h.22-24. 
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mereka untuk memperdebatkan apa yang didengarnya itu. Latihan ini juga 

membantu para pelajar boleh memberikan pandangan dan pendapat serta hujah 

dengan baik.  

4. Tahapan-tahapan pembelajaran Istimā 

Ada beberapa tahapan dalam pengajaran istimā‟‟ yaitu:  

a) Latihan pengenalan (identifikasi) Kegiatan ini bertujuan agar siswa dapat 

mengidentifikasi bunyi-bunyi bahasa Arab secara tepat. Penyajian 

pelajaran menyimak ini bisa langsung oleh guru secara lisan, akan tetapi 

lebih baik jika guru menggunakan rekaman tape recorder dengan suara 

orang Arab asli. Latihan mengenal (identifikasi) bisa berupa latihan 

mendengar untuk membedakan fonem atau huruf-huruf Arab dengan 

teknik mengontraskan pasangan-pasangan ucapan yang hampir sama. 

b) Latihan mendengarkan dan menirukan Meskipun latihan menyimak 

bertujuan melatih pendengaran, tetapi dalam praktiknya selalu diikuti 

dengan latihan pengucapan dan pemahaman, bahkan pemahaman inilah 

yang menjadi tujuan utama kegiatan menyimak. Jadi, setelah siswa 

mengenal bunyi-bunyi bahasa Arab melalui ujaran-ujaran yang 

didengarnya, maka mereka dilatih untuk mengucapkan dan memahami 

makna yang terkandung dalam ujaran tersebut. Dengan demikian, 

pelajaran istimā‟ sekaligus melatih dasar-dasar kemampuan reseptif dan 

produktif. 

c) Latihan mendengarkan dan memahami. Latihan mendengarkan untuk 

pemahaman ini dapat dilakukan berbagai macam teknik seperti (melihat 

dan mendengar), membaca dan mendengar, mendengarkan dan 

memeragakan. Ketiga jenis latihan tersebut adalah latihan permulaan bagi 

jenis latihan berikutnya, yakni latihan pemahaman atau fahm al masmu‟.  
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Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam mengajarkan fahm al 

masmu‟ antara lain:  

a) Dalam pelajaran menyimak hendaknya dipupuk kemampuan siswa untuk 

menafsirkan makna kalimat melalui intonasi dan unsur-unsur bunyi lainnya.  

b) Siswa perlu dilatih untuk dapat mengidentifikasi gagasan pokok dan 

membedakannya dengan gagasan tambahan dalam materi dialog atau teks 

yang didengarnya. 

c) Dalam memilih teks lisan, hendaknya guru perlu memperhatikan usia dan 

minat siswa, kosa kata yang dimiliki siswa, dan tingkat kematangan serta 

kecepatan siswa dalam mengikuti teks lisan.  

d) Penyajian teks lisan untuk tingkat permulaan perlu diulang agar siswa dapat 

membiasakan diri.  

e) Penggunaan alat peraga akan sangat membantu. 

f) Untuk siswa tingkat lanjut, situasi atau konteks perlu dibuat mendekati 

situasi sahari-hari. 

g) Guru hendaknya menuliskan kata-kata kunci sebelum pelajaranistima‟ 

dimulai  

h) Guru menyampaikan kepada siswa dengan jelas apa yang harus dikerjakan.  

i) Untuk mengetahui sejauhmana tingkat pemahaman siswa terhadap apa yang 

disimaknya, maka setiap materi hendaknya dilengkapi dengan daftar 

pertanyaan.  

Dalam istimā‟menggunakan langkah-langkah sebagai berikut:
2
    

a. Membuka pelajaran istimā‟‟. 

                                                           
2
 Pokja Akademik UIN Sunan Kalijaga Metodologi Pembelajaran Bahasa Arab, 

(Yogyakarta, 2006), h.130-132. 
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 Dalam pembukaan ini guru menyampaikan pentingnya istima‟ dan 

menjelaskan karakter materi yang akan disampaikan kepada siswa, serta 

membatasi tujuan yang hendak dicapai atau menjelaskan ketrampilan 

istima‟ yang ingin dikembangkan, seperti menyampaikan pikiran utama, 

membedakan pikiran utama dengan pikiran skunder, urutan-urutan 

berlangsungnya kejadian.  

b. Menyampaikan materi pelajaran istima‟memakai metode yang sesuai 

dengan tujuan.  

c. Memberi kesempatan kepada siswa untuk memahami materi pelajaran 

istimā ‟yang telah didengar. Jika ada kata-kata sulit atau istilah-istilah yang 

belum jelas maka guru menjelaskannya.  

d. Siswa mendiskusikan materi yang telah dibacakan dan diakhiri dengan 

menyampaikan pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan tujuan yang 

dimaksud. 

e. Menyuruh siswa untuk membuat ringkasan apa yang telah dikatakan dan 

memberikan penguatan secara lisan kepada teman-teman siswa.  

f. Mengevaluasi pencapaian siswa dengan cara memberikan pertanyaan secara 

mendalam. 

5. Prinsip-prinsip pembelajaran istimā‟ 

Prinsip-prinsip yang harus diperhatikan oleh guru dalam pembelajaran 

Istima‟, yaitu:
3
  

a) Contoh. Hendaknya guru menjadi contoh orang yang baik istimā‟nya 

b) Perencanaan pelajaran. Hendaknya guru membuat perencanaan pelajaran 

istima‟ dengan baik.  

                                                           
3
 Abdul Hamid dkk, Pembelajaran Bahasa Arab Pendekatan, metode, Strategi, Materi, 

dan Media, (Malang: UIN Malang Press, 2008) h. 37 
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c) Penyajian pelajaran. Hendaknya guru menyajikan pelajaran dengan baik, 

misalnya dalam situasi yang menggunakan alat pengeras suara, radio, tape 

atau alat lainnya.  

d) Variatif dalam komunikasi. Artinya, tidak hanya terbatas antara guru dengan 

siswa, bisa jadi antar siswa.  

e) Memperhatikan kondisi siswa. Guru membedakan siswa yang sama sekali 

belum pernah berbahasa Arab dengan siswa yang sudah pernah baik dengan 

membaca tapi belum pernah berkomunikasi langsung dengan orang yang 

berbicara bahasa Arab.  

f) Ucapannya jelas.  

g) Irama dan intonasi ketika berhenti. Guru membedakan antara bagaimana 

menyampaikan materi dengan ketika dalam situasi yang sesungguhnya.  

h) Mengembangkan kemampuan memperhatikan.  

i) Mengulang-ulang (tidak membatasi pengulangan)  

j) Menyenangkan. Guru berusaha mengkondisikan siswa mengikuti pelajaran 

istimā‟‟ dengan senang.  

Ada beberapa prinsip yang harus yang harus diketahui dalam pembelajaran 

keteranpilan menyimak, dengan harapan pembelajaran yang berlangsung sesuai 

dengan tujuan yang diharapkan,yaitu:
4
  

a) Siswa belajar mendengar situasi yang dihadapi dalam kehidupan yang 

sebenarnya. Untuk memenuhi prinsip pertamaini seorang guru harus 

mengidentifikasi-kan dahulu kondisi dansituasi apa yang akan dihadapi oleh 

siswa dalam kehidupan yang sebenarnya, setelah kondisi dan situasi 

teridentifikasi, langkah berikutnya adalah mencari karakter khusus pada 

                                                           
4
 Penny Ur, A Course in Language Teaching (Practice and Theory), (Cambridge 

University Press, 1998), h. 105 
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setiap situasi dan kondisi, baru kemudian ditentukan teks-teks materi 

pembelajaran kemampuan menyimak. 

b) Tape recorder mempunyai posisi yang sangat penting. Posisi media ini 

sangat penting dalam pembelajaran kemampuan menyimak. Karena melalui 

media tape recorder, suara yang didengar oleh siswa dalam proses 

pembelajaran.Berbedadenganteks yangdiperdengarkanlisan. Ucapan yang 

pertama berbeda dengan ucapan yang kedua. Ucapan yang kedu berbeda 

dengan ucapan yang ketiga dan seterusnya.  

c) Persiapan sebelum pengajaran merupakan suatu hal yang fital. Persiapan 

mempunyai peran yang sangat penting dalam menentukan keberhasilan 

pembelajaran keterampilan menyimak. Teks-teks yang akan diperdengarkan 

melalui kaset ataupun media lainnya harus dipersiapkan sebelum masuk 

kelas. Apabila tidak dilakukan, maka guru akan menghabiskan waktu di 

dalam kelas untuk melakukan persiapan. 

d) Mendengar tidak cukup hanya sekali. Bahasa Arab merupakan bahasa asing 

yang belum menjadi permanen dalam otak siswa. Tentu butuh waktu yang 

lebih untuk memahaminya. Karena itu memperdengarkan teks dalam 

pembelajaran ketrampilan menyimak tidak cukup hanya sekali.  

e) Siswa belajar mendengar untuk merespon isi, bukan sekedar mengenal 

bahasa.  

f) Guru yang baik adalah yang bisa memanfaatkan seluruh teks sebagai sarana 

latihan. 

6. Media Pembelajaran Istimā  

Media dalam pembelajaran bahasa Arab sangat berperan untuk mencapai 

keberhasilan, terlebih dalam pembelajaran keterampilan menyimak. Media yang 

dibutuhkan dalam pembelajaran ketrampilan menyimak antara lain:149  
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a) Disket dan CD Media ini mempunyai keistimewaan yang berupa jelasnya 

suara, efesien dan efektif pelaksanaannya. Karena disket dan CD bisa 

dipindah pindah dari satu tempat ketempat lain dengan mudah. Hanya saja 

media ini akan berkurang fungsinya ketika sudah digunakan berkali-kali 

terlebih bila melampaui batas kemampuannya. 

b) Tape Recorder dan Kaset Tidak semua lembaga mempunyai fasilitas 

komputer untuk proses pembelajaran. Tape recorder barangkali lebih mudah 

untuk ditemukan di setiap lembaga dan lebih mudah pula 

mengoperasionalkannya.  

c) Radio Media ini sangat efektif digunakan ketika ada penyiaran berita yang 

berbahasa Arab. Melalui media ini siswa dilatih menyimak dengan penuh 

konsentrasi. Karena siswa tidak bisa mendengarkan lebih dari satu kali. 

d) Drama Drama sangat membantu siswa melatih pemahaman dari apa yang 

didengarkannya. Sebab dalam drama, siswa tidak sekedar mendengarkan 

tetapi dibantu dengan ekspresi wajah dan gerak tubuh.  

e) Permainan Bahasa Media ini sangat efektif digunakan ketika siswa dalam 

kondisi lelah. Dengan permainan, secara psikologis siswa dibawa pada 

suasana menyenangkan. Meskipun dalam kondisi lelah, diharapkan siswa 

tetap bisa menangkap pesan yang disampaikan. .  

7. Evaluasi Dalam Pembelajaran Istimā‟ 

 Evaluasi bertujuan untuk mengukur hasil yang telah dicapai selama proses 

pembelajaran. Karena itu evaluasi tidak boleh lepas dari tujuan apa yang ingin 

dicapai dalam pembelajaran yang sedang berlangsung. Dalam pembelajaran 

ketrampilan menyimak, evaluasi juga disesuaikan dengan tujuan yang ingin 

dicapai dalam proses pembelajaran dengan rincian:  

a. Pemahaman isi teks yang disimak bisa dievaluasi dengan :  
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1) Melontarkan pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan isi teks.  

2) Mengungkap kembali apa yang telah disimak dengan bahasa lisan dan 

tulisan.  

3) Memperaktekkan apa yang telah disimak.  

4) Meringkas apa yang telah disimak. 

5)  Mengeluarkan ide pokok, bisa dievaluasi dengan mengeluarkan ide 

pokok pada setiap alenia yang telah disimakatau mengeluarkan ide pokok 

secara keseluruhan dari apa yang telah didengarnya.  

 Pengembangan isi biasa dievaluasi dengan mendiskusi-kan topik yang ada 

dalam teks yang disimak. Seorang guru ketika akan melakukan evaluasi terhadap 

proses pembelajaran yang telah dilaksanakan, terlebih dahulu harus 

memperhatikan beberapa hal berikut :  

a. Unsur apa yang akan dievaluasi  

b. Tujuan apa yang akan dicapai dalam evaluasi  

c. Model evaluasi apa yang akan dilaksanakan.  

d. Instrumen apa yang paling tepat untuk digunakan.
5
  

Untuk mempermudah pelaksanaan evaluasi ketrampilan menyimak dapat 

dibagi menjadi dua kelompok: Pertama, evaluasi keterampilan membedakan 

suara.  

Ada beberapa model soal untuk mengevaluasi ketrampilan membedakan 

suara:
6
 

a. Membedakan bahasa Arab dengan bahasa lain  

                                                           
5
Sholah Abdul Majid . Ta‟alum al-Loghah al-Hayyah wa Ta‟limuha Baina al 

Nadhariyyah wa al-Tathbiq  (Beirut: Maktabah Lubnan, 1981), h.68. 
6
Muhammad Abdul Khalid, Ikhtibarat al-Lughah ( Riyad: Jami‟ah alMalik Sa‟ud,1996), 

h. 111-123 



28 
 

 

 

b. Melatih tekanan dan intonasi  

c. Melatih membedakan makna  

d. Membedakan suara pokok yang punya pengaruh dengan gramatikal e. 

Membedakan laki-laki dengan perempuan  

e. Melatih membedakan huruf  

f. Imlā (guru mendektekan teks-teks yang berkenaan dengan pembedaan 

bunyi)  

g. Menggunakan gambar untuk melatih bunyi tertentu.  

h. Menggunakan bacaan.  

Kedua, Evaluasi ketrampilan memahami apa yang disimak Evaluasi ini 

mempunyai beberapa bentuk, yaitu:
7
 

a) Mengevaluasi pemahaman lewat materi yang bisa dilihat (film, VCD, dan 

sebagainya).  

b) Evaluasi dengan tindakan (siswa mendengarkan satu teks untuk 

dipraktekkan).  

c) Evaluasi melalui pertanyaan dan percakapan  

d) Evaluasi kecepatan pemahaman.  

e) Imlā‟.  

f) Evaluasi dengan memperdengarkan ceramah.  

g) Mengetes dengan menciptakan suasana yang komunikatif.  

Seorang pelajar bahasa Arab yang termasuk pada tingkatan lanjutan dalam 

pembelajaran ketrampilan menyimak memiliki kriteria sebagai berikut:
8
  

a. Memahami aturan bunyi bahasa Arab  

                                                           
7
 Muhammad Abdul Khalid, Ikhtibarat al-Lughah, h. 129-145. 

8
 Sholah Abdul Majid, Ta‟alum al-Loghah al-Hayyah wa Ta‟limuha Baina al-

Nadhariyyah wa al-Tathbiq,  h. 68 
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b. Mengenal perbedaan-perbedaan bunyi yang ada dalam bahasa Arab. 

c. Memahami aturan gramatikal dan morfologi bahasa Arab untuk memahami 

isi teks bahasa Arab yang disimak  

d. Bisa mengurai bunyi yang didengar dalam bentuk makna yang bisa 

dimengerti   

e. Menguasai kosakata yang cukup untuk memahami teks yang disimak. 

2. Maharāh al-Kalām  

Maharāh al-Kalām adalah kemampuan mengungkapkan bunyi-bunyi 

artikulasi atau kata-kata untuk mengekspresikan pikiran berupa ide, pendapat, 

keinginan, atau perasaan kepada lawan bicara. Dalam makna yang lebih luas, 

berbicara merupakan suatu sistem tanda-tanda yang dapat didengar dan 

dilihat yang memanfaatkan sejumlah otot dan jaringan otot tubuh manusia 

untuk menyampaikan pikiran dalam rangka memenuhi kebutuhannya.
9 

Keterampilan berbicara (Maharāh al-Kalām/speaking skill) adalah 

kemampuan mengungkapkan bunyi-bunyi artikulasi atau kata-kata untuk 

mengekspresikan pikiran berupa ide, pendapat, keinginan, atau perasaan kepada 

mitra bicara. Dalam makna yang lebih luas, berbicara merupakan suatu sistem 

tanda-tanda yang dapat didengar dan dilihat yang memanfaatkan sejumlah otot 

tubuh manusia untuk menyampaikan pikiran dalam rangka memenuhi 

kebutuhannya.
10

 

Pada hakekatnya maharah al-kalam merupakan kemahiran menggunakan 

bahasa yang paling rumit, yang dimaksud dengan kemahiran berbicara adalah 

kemahiran mengutarakan buah pikiran dan perasaan dengan kata-kata dan 

kalimat yang benar, ditinjau dari sistem gramatikal, tata bunyi, di samping aspek 

                                                           
9
Ahmad Fuad Mahmud Ilyan, Al-Maharat al-Lughawiyyah: Mahiyatuha wa Tharaiq 

Tadrisiha  (Dar al-Muslim Li al-Nasyr wa al-Tauzi‟, Riyadh :1992 ), h. 92 
10

 Acep Hermawan, Metodologi Pembelajaran Bahasa Arab,h.135 
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maharah berbahasa lainnya yaitu menyimak, membaca, dan menulis. 

Kemampuan berbicara (maharah al-kalam) didasari oleh; kemampuan 

mendengarkan (reseptif), kemampuan mengucapan (produktif), dan pengetahuan 

(relative) kosa-kata dan pola kalimat yang memungkinkan siswa dapat 

mengkomunikasikan maksud pikirannya
11

. 

Secara umum Maharāh al-Kalām bertujuan agar mampu berkomunikasi 

lisan secara baik dan wajar dengan bahasa yang mereka pelajari. Secara baik dan 

wajar mengandung arti menyampaikan pesan kepada orang lain dalam cara yang 

secara sosial dapat diterima. Sasaran teknik ini memberikan kesempatan kepada 

peserta didik untuk menggunakan bahasa Arab pada situasi yang alami dengan 

sikap spontanitas kreatif, disamping penguasaan tata bahasa. Lebih fokusnya 

adalah menyampaikan makna atau maksud yang tepat sesuai dengan tuntunan dan 

fungsi komunikasi pada waktu tertentu 

Secara umum maharah al-kalam bertujuan agar mampu berkomunikasi 

lisan secara baik dan wajar dengan bahasa yang mereka pelajari. Secara baik dan 

wajar mengandung arti menyampaikan pesan kepada orang lain dalam cara yang 

secara sosial dapat diterima.  

Secara umum Maharāh al-Kalām bertujuan agar mampu berkomunikasi 

lisan secara baiok dan wajar dengan bahasa yang mereka pelajari. Secara baik dan 

wajar mengandung arti menyampaikan pesan kepada orang lain dalam cara yang 

secara sosial dapat diterima.  

Sasaran teknik ini memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk 

menggunakan bahasa Arab pada situasi yang alami dengan sikap spontanitas 

                                                           
11

 Ahmad  Fuad  Mahmud Ilyan, Al-Maharat al-Lughawiyyah: Mahiyatuha wa Tharaiq 

Tadrisiha , h. 96. 
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kreatif, disamping penguasaan tata bahasa. Lebih fokusnya adalah menyampaikan 

makna atau maksud yang tepat sesuai dengan tuntunan dan fungsi komunikasi 

pada waktu tertentu.  

a. Metode Pembelajaran Mahārah al-Kalām  

Pada fase-fase awal atau fase pra komunikatif, latihan berbicara mirip 

dengan latihan menyimak. Dalam latihan menyimak ada tahap mendengarkan dan 

menirukan. Latihan mendengarkan dan menirukan ini merupakan gabungan antara 

latihan dasar untuk kemahiran menyimak dan kemahiran berbicara. Hanya saja, 

kalau dalam pembelajaran istimā‟ yang menjadi fokus adalah kemampuan 

memahami yang diperdengarkan, maka pada pembelajaran kalām, yang menjadi 

fokusnya adalah kemampuan mengucapkannya 

Selanjutnya, untuk mengajarkan mahārat al-kalām secara efektif, perlu 

dilakukan analisis dan pertimbangan yang matang dalam memilih pendekatan 

serta menentukan metode pembelajarannya.Sebenarnya banyak pendekatan yang 

bisa dijadikan pijakan penentuan metode atau teknik pembelajaran mahārat al-

kalām, seperti pendekatan sam‟iyyah-syafāwiyah, madkhal ithishāly, pendekatan 

sam‟iyyah-bashariyyah, madkhal insāny, madkhal taqny, dan sebagainya
12

 

Selain itu, ada beberapa alasan yang dapat dijadikan rujukan untuk 

menggunakan pendekatan di atas, diantaranya
13

 : 

1) Adanya asosiasi antara gambar dengan makna yang langsung diucapkan 

dapat meminimalisasi penggunaan bahasa Ibu.  

                                                           
12

 Ahmad Abduh Audh, Madakhil Ta‟lim al-Lughah al-Arabiyyah. (Makkah 

Mukarramah: Jami‟ah Umm al-Qura.), h. 7 
13

 Mahmud Kamil Al-Naqah, Ta‟lim al-Lughah al-Arabiyyah Li al-Nathiqin Bi Lughat 

Ukhra: Ususuh, Mahakhiluh, Thuruq Tadrisih (Makkah al-Mukarramah: Jami‟at Um al-Qura 

1985),h.166 
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2) Pendekatan ini, dengan memperhatikan gambar, sejak dini siswa terlatih 

untuk berpikir dan fokus pada penggunaan bahasa sasaran.  

3) Pendekatan ini meminimalisasi kebutuhan siswa pada tulisan berupa 

penjelasan dan lain-lain, karena kejelasan gambar dan variasinya dengan 

sendirinya membimbing siswa untuk mengekspresikan secara lisan makna-

makna yang terkandung dalam gambar tersebut.  

4) Proses pembelajaran dengan pendekatan ini fokus pada penggunaan indra 

pendengaran, penglihatan, dan pengucapan. Penggunaan indra-indra ini 

secara teratur dan terus menerus dapat melatih kelancaran siswa dalam 

berlatih mahārat al-kalām. 

5) Pendekatan ini dapat merangsang dan meningkatkan motivasi siswa untuk 

terus berlatih berbicara dengan modal beberapa ungkapan yang sudah 

dipelajarinya pada fase pembelajaran menyimak. Dengan demikian siswa 

merasa bahwa mereka benar-benar telah belajar sesuatu yang bermanfaat 

dan bisa mempraktekannya. 

6) Pendekatan ini juga bisa dijadikan acuan tuntuk penggunaan teknik-teknik 

lain seperti teknik langsung/uslub mubāsyir, teknik drama berantai, teknik 

tanya jawab, dan sebagainya. Bisa juga digunakan dalam kegiatan-kegiatan 

seperti berkemah, rekreasi, diskusi, resepsi-resepsi, dan kegiatan 

perlombaan. 

Salah satu kemahiran dari keempat kemahiran tersebut adalah maharah 

alkalam. Kemahiran ini berorientasi kepada kemampuan muhadatsah yang berarti 

“mengucapkan suara-suara bahasa Arab dengan benar menurut pakar bahasa 

itu.”
14

 Muhadatsah merupakan keterampilan berbahasa yang bisa digunakan 

dalam berkomunikasi untuk menyampaikan pikiran, gagasan kepada orang lain. 

                                                           
14 Acep Hermawan, Metodologi Pembelajaran Bahasa, h. 129 
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Istilah muhādatsa dalam pembelajaran bahasa Arab termasuk kategori  

belajar bahasa Arab secara aktif, yaitu suatu keadaan di mana seseorang yang 

sedang belajar bahasa Arab melakukan aktivitas berbicara dengan menggunakan 

bahasa Arab. Belajar secara aktif sangat diperlukan oleh peserta didik agar 

mendapatkan hasil belajar yang maksimal. Ciri belajar aktif adalah ketika peserta 

didik melakukan sebagian besar pekerjaan yang harus dilakukan, mereka 

menggunakan otak mereka mempelajari gagasan-gagasan, memecahkan berbagai  

masalah, dan menerapkan apa yang mereka pelajari.
15

 

a. Muhādatsa 

 merupakan sebuah keterampilan tersendiri yang menuntut konsistensi dari 

orang yang mempelajari sebuah kemampuan artikulasi kata, secara benar, 

detail, dan tetap dari aturan-aturan tata bahasa, jumlah serta kalimat agar dapat 

membantunya pada analogi seperti yang diinginkan oleh si pembicara dalam 

intonasi komunikasinya. 
16

 Oleh karena itu, untuk menciptakan kemampuan  

/muhadatsah, maka dibutuhkan strategi pembelajaran dan penggunaan metode 

dan  teknik yang tepat, sehingga akan membantu tercapainya tujuan dalam 

pembelajaran bahasa Arab 

3. Ilmu Sharof  

Shorof adalah cabang keilmuan ilmu alat atau ilmu yang memiliki peran 

untuk mengenal bentuk kata dasar dalam bahasa Arab serta mengenal cara 

perubahannya sesuai makna yang ingin dibuat dengan cara mentashrifnya.َ

Kata dasar dalam bahasa Arab ini merupakan kata kerja lampau. Sementara 

                                                           
15 Melvin L. Silberman, Active Learning, 101 Cara Belajar Siswa Aktif, (Bandung: 

Nusamedia, 2010), h. 28. 

16
 Ahmad Abdullah Basyir, Mudzakarotu Ta‟lim al-Kalam (al-Muhadatsah), Saudi 

Arabiyah Li Daurat at-Tadribiyat al-Maksyafah, 1971), h. 1 
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ilmu shorof sendiri kita artikan dengan morfem dan keilmuannya merupakan 

morfologi. Adapun istilah Tashrif adalah pengembangan makna dari kata 

dasar dengan cara merubah pola kata dasarnya pada pola-pola yang 

pembetukannya diatur dalam ilmu shorof. Seperti halnya dalam bahasa 

indonesia yakni kata dasar “buat” bisa berbentuk kata membuat, terbuat, 

buatan, pembuat, dibuat, buatlah. Adapun kata dasar / asal kata didalam 

bahasa Arab ada yang terdiri dari 3 huruf dan ada yang terdiri dari 4 huruf. 

Kebanyakan asal kata dalam bahasa arab itu adalah yang terdiri dari tiga 

huruf, kemudian diberi istilah dengan sebutan Tsulatsi. Tsulatsi ini diukur 

dengan bunyi FA-'A-LA susunan hurufnya dalambahasa Arab adalah َفعل  َ

Selanjutnya susunan huruf tersebut disebut wazan FI'IL. 

Ilmu  shorof  dilambangkan  sebagai  induk  dari  segala  ilmu.  Oleh  

karenanya  Tujuan  dari  ilmu  ini terhadap  seorang  pembelajar,  khususnya  

pembelajar  bahasa  Arab  harus  mempelajari  ilmu  shorof  sebelum 

mempelajari  ilmu-ilmu  lainya.  Karena  Ketika  kita  mempelajari  bahasa  Arab,  

ilmu  shorof  menjadi  bagian terpenting  yang  tidak  bisa  dilewatkan.  Ilmu  

shorof  merupakan  salah  satu  bagian  dari  unsur  bahasa  yang menunjang  

keberhasilan  pembelajaran  bahasa  Arab  di  lembaga  formal  seperti  sekolah  

dan  kampus  atau nonformal seperti kursus bahasa Arab dan pondok pesantren. 

Di lingkungan pondok pesantren, ilmu shorof menjadi pelajaran  wajib yang 

harus ditempuh para santri pada umunya yang dimulai dari kitab al amtsilah  al 

tashrifiyah, al- qowa‟id al shorfiyyah, dan al-qowa‟id al i‟lal. Pembelajaran 

shorof dengan kitab al- amtsilah al- tashrifiyah  yang  mana  para  santri  akan  
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diperkenalkan  dengan  contoh-contoh  kata  kerja  yang  dalam  bahasa Arab 

disebut dengan fi‟il beserta perubahannya.
17

 

4. Nahwu 

Ilmu nahwu merupakan bagian dari ilmu gramatika Arab. 

Karakterisriknya jika ditinjau dari segi bahasa, kata  nahwu  berasal  dari  bentuk  

mashdar  yang  artinya  ialah  menuju,  arah,  sisi,  seperti,  ukuran,  bagian  dan 

tujuan. Sementara, jika ditinjau dari segi istilahnya, terdapat dua pendapat, yaitu 

merujuk pada pendapat ulama Mutaqaddimin  dan  pendapat  ulama  

Muta‟akhirin.  Yang  pertama  yakni  Kelompok  Mutaqaddimin  (ulama 

terdahulu)  antara  lain  diwakili  oleh  Ibnu  Jiniy.  Menurut  beliau  bahwa  

nahwu  merupakan  suatu  pedoman dalam memakai bahasa Arab yang berupa 

perubahan i‟rab, seperti tatsniah, jamak taksir, idafah, nasab, tarkib, dan lain 

sebagainya agar orang-orang non-Arab dapat berbicara bahasa Arab dengan 

fasih
18

  

Sedangkan menurut ahli nahwu Muta‟akhirin diwakili oleh Ibnu Malik 

(w.672 H). Menurut beliau bahwa nahwu merupakan suatu ilmu yang digunakan 

untuk mengetahui keadaan akhir suatu lafadz, baik itu yang mu‟rab ataupun yang 

mabni. Nahwu juga dapat diartikan sebagai kaidah-kaidah  bahasa Arab  untuk  

mengetahui  bentuk  kata  serta  keadaan-keadaan  kata  tersebut  ketika  dalam  

keadaan  mufrad  atau ketika  sudah  murakkab.   

                                                           
17

 Mahma Amalia Sholika, Implementasi Metode Manhaji dalam Pembelajaran Nahwu 

Shorof di Manhaji”  Course. ACADEMICA: Journal of Multidisciplinary Studies.  https://ejournal. 

uinsaid.ac.id/index.php/academica/article/view/22492 (14 November 2023)  
18

 Izza,  N.  I.,  &  Putri,  N.  R.  A.  Implementasi  Strategi  Talking  Stick  Mata  

Pelajaran  Nahwu  dalam meningkatkan  Hasil  Belajar  Siswa  kelas  VIII  A  di  Mts  Miftahul  

Jannnah  Mantingan  Ngawi  Jawa Timur. Multaqa Nasional Bahasa Arab, 
http://munasbauai.com/index.php/mnba/article/view/60  (14 November 2023) 
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Di  dalamnya  juga  terdapat  pembahasan  sharaf,  karena  ilmu  sharaf  

juga  merupakan bagian dari ilmu nahwu, yang ditekankan kepada pembahasan 

bentuk kata dan keadaannya ketika mufrad-nya.Oleh  ahli  nahwu  lainnya,  

Nahwu  juga  dijelaskan  secara  beragam  atau berbeda-beda  menyesuaikan  

dengan perspektif  yang  digunakan.  Para  ulama  nahwu  mendefinisikan  bahwa  

nahwu  sebagai  ilmu  yang  mempelajari keadaan akhir kata, baik ketika i‟rab 

(terjadi perubahan bunyi akhir suatu kata) maupun bina‟ (tidak terjadi perubahan,  

statis) sesuai  dengan  „awamil  (penyebab  perubahan)  yang  ada.  Definisi  

tersebut  cenderung membatasi bahasan dan penelitian nahwu pada aspek bunyi 

akhir kata (i‟rab) dan ketergantungan perubahan itu pada „amil. Secara  garis  

besar,  pembahasan  ilmu  nahwu  mencakup  tentang  bentuk  kata  serta  

keadaan  tarkib  nya ketika belum tersusun, contohnya ialah sigat isim  fa‟il, isim 

tafdil, berikut keadaan-keadaannya  semisal  cara membuat  kalimah  menjadi  

tatsniah,  jamak,  tasgir  dll.  Terdapat  juga  pembahasan  suatu  keadaan  kata  

ketika sudah tersusun (murakkab) semisal rofa‟nya kata isim ketika menjadi fa‟il, 

atau menjadikan suatu kalimah itu mu‟anats jika sebelumnya kalimah itu 

menunjukkan keadaan mu‟anats. 

Menurut  para  ulama  dan  ahli  bahasa,  nahwu  banyak  dijelaskan  

dengan  kalmiat yang  berbeda. Kebanyakan  para  nuhat,  khususnya  ulama  

terdahulu  (al-Mutaqaddimun), memberi  arti  bahwasanya  ilmu nahwu 

merupakan kalimat bahasa Arab yang mengkaji i‟rab dan bina. Sedangkan para 

ulama kontemporer (al-muta‟akhkhirun), mereka tidak membatasi bahwa ilmu 

nahwu sebatas pembahasan tentang awakhir al-kalam, akan tetapi juga 

menerangkan tentang penyusunan kalimat (ta‟lif al-jumlah),  dan  pemilihan  kata  

yang  tepat (dilalah „ala  al-ma‟na al-murad).  Dari  hal  tersebut,  maka  para  

(al-muta‟akhkhirun) mendefinisikan  nahwu dengan “al-lafz  al-maudu‟ bi‟tibar 
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haiah al-tarki biyyah wa ta‟diyatihalima‟aniha al-asliyyah“ (lafaz atau teori yang  

dibuat  untuk  mengungkapkan  keadaan  susunan  sebuah  kalimat  yang  dapat  

menunjukkan  makna  asli) yang   bertujuan   untuk   menjaga dari   kesalahan   

dalam   penulisan,   serta   untuk   memahami   dan   dapat memahamkannya 

kepada orang lain.  

Untuk memperjelas ruang lingkup ilmu nahwu ini, dapat diketahui unsur-

unsur pembentuk ilmu nahwu diantaranya ialah i‟rab. Perubahan bunyi pada 

setiap akhir kata dalam  struktur kalimat  merupakan  salah satu yang  menjadi  

pembahasan  nahwu  karena  ilmu  nahwu  merupakan  bagian  penting  dalam  

gramatika  Arab. Selain i‟rab, juga masih terdapat banyak masalah nahwu yang 

masih belum menjadi fokus kajian, seperti relasi antar kata, makna nahwu, konsep 

kata (tenses), dan sebagainya.  

Ketika dibatasi pada masalah kedudukan atau jabatan kata (mawaqi‟ al-

i‟rab) dalam kalimat, nahwu telah dibatasi ruang lingkup kajiannya pada masalah 

perubahan  bunyi  akhir  kata.  Padahal,  tidak  semua  kata  mengalami  

perubahan  bunyi  akhirnya  karena  juga terdapat  kata  yang  mabni.  Dengan  

demikian,  banyak  persoalan  yang  sesungguhnya  terkait  dengan  nahwu, 

seperti  isbat  (afirmasi),  nafy  (pengingkaran),  taukid  (penguatan,  pemastian),  

rutbah  (urutan  kata  dalam kalimat), seperti halnya, taqdim (peletakan urutan 

atau posisi kata didahulukan dari yang semestinya), ta‟khir (peletakan  urutan  

atau  posisi  kata  di  bagian  akhir  dari  yang  semestinya),  jumlah  taqririyyah  

(kalimat informatif),  jumlah  istifhamiyyah  (kalimat  tanya),  jumlah  syartiyyah  

(kalimat  kondisional)  dan  sebagainya. Selain  hal  tersebut,  kajian  nahwu  juga  

terfokus  pada  aspek  lahiriyah  (mabna,  lafzi)  bentuk  semata,  tidak menyentuh  
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aspek  substansial  yang  berkaitan  dengan  kategori  dan  relasi  antara  kata  

dalam sebuah  struktur kalimat. 

Menurut  para  pakar,  ilmu  ini  tersusun  dari  gabungan  berbagai  

disiplin  ilmu,  yakni  para  linguis  Arab mendasarkan konseptualisme ilmu-ilmu 

gramatika  Arab pada beberapa sumber diantaranya  (1) Al-Qur‟an, yaitu wahyu 

yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, sebagai kitab suci umatIslam 

yang berisi firman-firman  Allah  SWT  yang  berbahasa  Arab;  (2)  Al-Qira‟ah 

al-Qur‟aniyyah, yaitu bacaan berbahasa Arab yang konten pembahasannya masih 

dari al-Qur‟an dan menjadi bagian dari pembentuk ilmunahwu; (3) Al-Hadits, 

yaitu  apa  saja  yang  disandarkan  kepada  Nabi  Muhammad  SAW  kemudian di 

dokumentasi  oleh  para  ulama hadits  dalam  kitab-kitab  mereka;  (4)  Al-syi‟ir 

(puisi), yaitu berupa syi‟ir ataupun karya sastra Arab; (5) Al-syawahid al-

Nasariyyah (bukti-bukti prosa) ,yaitu berupa prosa dalam karya sastra 
19

 

5. Maharāh Qirā‟ah 

Istilah bahasa Arab Maharāh yang berarti teliti atau terampil, adalah asal 

mula ungkapan maharah qira'ah. Dalam istilah "maharah" adalah keterampilan 

yang harus  diperoleh atau dikembangkan ketika belajar bahasa. Qirā‟ah bahasa 

arabnya adalah membaca.
20

 Membaca adalah tindakan memahami apa yang 

tertulis secara lisan atau inti  tulisan. 

 Hermawan mendefinisikan kemampuan membaca (Maharāh Qirā‟ah 

/keterampilan membaca) sebagai kemampuan untuk membedakan dan memahami 

                                                           
19

 Holilulloh, A. Epistemologi Ilmu Nahwu (Yogyakarta: Trussmedia Grafika, 2018), h.17 
20

Ishak, Mustika, Dina. Fitriyanti, Nur, Efi, dan Azizah, Imroatul.” Pengaruh 

Pembelajaran Bahasa Arab Maharah Qira’ah Untuk Siswa Madrasah Aliyah Terhadap 

Pemahaman Budaya Arab”. Artikel Disajikan dalam Seminar Nasional Bahasa Arab Mahasiswa 

IV, Hmj Sastra Arab, Fakultas Sastra, Universitas Negeri Malang, 2020. 
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makna dari apa yang tertulis.21 Hal ini juga didukung oleh Effendy yang 

menyatakan bahwa keterampilan membaca memiliki dua sisi atau makna.Pertama 

perubahan lambang tulis yang ada di media menjadi sebuah suara.Kedua setiap 

keadaan yang diwakili oleh simbol tertulis dan suara juga ditangkap.
22

 

Kompetensi membaca adalah bakat linguistik yang memungkinkan 

seseorang untuk melihat dan memahami makna yang terkandung dalam bahan 

tertulis dengan keterampilan, ketepatan, dan kefasihan, sehingga pesan yang 

dimaksudkan penulis dapat dipahami dengan baik dan tepat oleh pembaca. Ketika 

mengajar bahasa Arab, seorang guru harus mempertimbangkan hal-hal seperti 

kemampuan memahami tes. Secara umum, tujuan pembelajaran qira'ah adalah 

agar siswa mampu membaca teks bahasa Arab secara benar dan memahami apa 

yang telah dibaca. Secara khusus, ada dua cara yang berbeda untuk belajar qira'ah: 

diam-diam (qira'ah shomitah) dan keras (qira'ah jahriyah). Sedangkan tujuan 

qira‟ah jahriyah adalah agar siswa mampu memahami hakikat dan makharijul 

huruf, gaya bahasa, dan intonasi yang sesuai dengan kaidah tata bahasa, 

sedangkan tujuan qira‟ah shomitah adalah agar siswa dapat memahami setiap 

kata. Dan gaya bahasa yang digunakan dalam teks serta memahami makna dan 

gagasan yang disampaikan baik secara tersurat maupun tersirat. 

6. Maharāh Kitābah 

Maharāh Kitābah adalah  proses  menggambar  huruf  dengan  tulisan  yang  

jelas  tidak  ada kesamaran dan keraguan dengan tetap memperhatikan keutuhan 

                                                           
21

 Acep Hermawan, Metdologi  penelitian, h. 100 
22

 Ahmad Fuad Effendy, Metodologi Pengajaran Bahasa Arab, (Malang: Misykat, 2005), 

h. 127 
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kata sesuai kaidah-kaidah  penulisan  bahasa  Arab  yang  diakui  penutur  asli,  

dimana  pada  akhirnya  dapat  memberi  makna  dan  arti  tertentu.
23

 

mendefinisikan, Maharāh Kitābah adalah  kemampuan  dalam  mendeskripsikan  

atau  mengungkapkan  isi  pikiran,  mulai  dari aspek  yang  sederhana  seperti  

menulis  kata -kata  sampai  kepada  aspek  yang  kompleks  yaitu mengarang. 
24

. 

Maharah   kitabah adalah kemahiran membentuk huruf dan kemahiran 

mengungkapkan pikiran atau perasaan dalam bentuk tulisan. 
25

 

Keterampilan menulis (Maharāh Kitābah/ writing skill) adalah 

kemampuan dalam mendeskripsikan atau mengungkapkan isi pikiran, mulai dari 

aspek yang sederhana seperti menulis kata-kata sampai kepada aspek yang 

kompleks yaitu mengarang.  

Aspek-aspek dalam maharah al-kitabah menurut „Ulyan adalah al-qawaid 

(nahwu dan sharf), imla‟ dan khat. Adapun unsur-unsur dalam kitābah adalah al-

kalimah (satuan kata yang terkecil dari satuan kalimat atau unsur dasar 

pembentukan kalimat), al-jumlah (kumpulan kata yang dapat membentuk 

pemahaman makna atau satu kata yang disandarkan dengan kata yang lain), al-

fakrah (paragraf) dan uslub 
26

 

a. Khath Kaligrafi atau khat merupakan seni Islam yang mendapat perhatian 

dari para penulis sejarah dan kebudayaan. Kaligrafi mempunyai makna yang 

luhur, dan kedudukannya dalam kesatuan ruang dan waktu bagi kebudayaan 

                                                           
23

Abdullah  Al Ghali, Menyusun Buku Ajar Bahasa Arab  (Padang: Akademia, 2012), 

h.42 
24 Acep Hermawan,  Metodologi   Pembelajaran   Bahasa   Arab (Bandung:   Remaja 

Rosdakarya,2013), h. 151. 
25

Moh.  Amin   Santoso,  Modul  Materi  Praktikum  Mata  Kuliah  Pembelajaran  

Bahasa Arab: Istima‟, Kalam, Qira‟ah, dan Kitabah ( Pontianak: STAIN Pontianak,2011), h. 14 
26

 F  Fajriah, Strategi Pembelajaran Maharah Al-Kitabah Pada Tingkat Ibtidaiya  PIONIR: 

Jurnal Pendidikan UIN Ar-Raniry, Vol 6 No 2 ( diakses  30 November 2023) 
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Islam tidak diragukan lagi. Selama 14 abad lebih kaligrafi memainkan peran 

dominan yang mengisi hiruk pikuk perjalanan seni Islam secara 

menyeluruh. Masyarakat Arab sebelum Islam dikenal nomaden yang tidak 

memungkinkan hidup tumbuh dan berkembang bersama perkembangan 

kegiatan baca tulis, dan umumnya mereka mengenal tulisan dan bacaan 

hanya beberapa saat menjelang kedatangan Islam. Perkembangan kaligrafi 

tidak lepas dari pengaruh Al-Qur‟an, sejak diturunkan Al-Qur‟an kaligrafi 

berkembang menjadi ratusan gaya.
27

  

1) Jenis-jenis kaligrafi  

Menurut Ismail Raji Al-Faruqi kaligrafi kontemporer dapat diklasifikasikan  

menjadi lima kategori, yaitu:
28

 

a. Kaligrafi tradisional, yaitu: karya kaligrafi yang bisa dilihat dari karya-

karya  kaligrafi muslim yang mencurahkan tulisannya seperti yang telah 

ditetapkan dalam  kaidah-kaidah generasi terdahulu. Contoh: naskhi, 

tsuluts, riq‟iy, farisi, diwani dan lain-lain.  

b. Kaligrafi figural, yaitu: kaligrafi kontemporer yang mengkombinasikan 

atau  menambahkan motif-motif figuratif dengan unsur-unsur kaligrafi 

dalam berbagai gaya seperti daun, pohon, bunga dan lain-lain.  

c. Kaligrafi ekspresionis, yaitu: karya kaligrafi yang menampilkan unsur-

unsur emosi  atau emotif yang biasanya dinyatakan dengan distorsi atau 

pelebih-lebihan yang liar.  

d. Kaligrafi simbolik, yaitu: kaligrafi yang menggunakan huruf Arab 

sebagai symbol-simbol tertentu, atau sebuah kalimat yang disusun yang 

                                                           
27 Sirojuddin A.R. Peta Perkembangan Kaligrafi Islam di Indonesia. Jurnal Al-Turas Vol. 

XX No. 1, Januari 2014. h. 220 -266 
28 Nurul Huda & Rohmatun Lukluk I, Kaligrafi Sebagai Media Pembelajaran Bahasa 

Arab, Al-Mahara Jurnal Pendidikan Bahasa Arab, Vol 2, No.2, Desember 2016. P-ISSN: 

2477-5835/E-ISSN:2477-5827 
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diserupakan gambar atau bentuk tertentu untuk menyampaikan satu 

pesan tertentu.  

e. Kaligrafi semu atau abstrak murni, yaitu: kaligrafi yang mempergunakan 

keluwesan  huruf-huruf Arab untuk dimanipulasi dalam penyampaian 

pesan dialogis. 

b. insyā'  

Asal-muasal kata insyā'  disebut sebagai karangan diungkapkan George A. 

Makdisi bahwa kata kerja ansya'a berarti mengatang suatu komposisi; istilah 

nasyi' dan muosyi' berarti pengarang surat; dan kata insya'I dari kata insya' 

menunjukkan kata sifat, berarti suatu yang berkaitan dengan penulisan surat. 

Kata insya' sendiri berarti suatu bentuk karangan, baik surat maupun naskah 

pidato. Oleh karena itu, profesi sebagai sekretaris dalam tradisi humanistik 

dikategorikan dalam dua kategori utama (1) kitabāh al-insyā' dan (2) kitabāh 

alamwal. Kitaābah al-insyā' adalah segala sesuatu yang berhubungan dalam 

tradisi tulis, dengan komposisi kata-kata dan penyusunan gagasan, sedangkan 

kitabah alamwal adalah pencatatan tentang pemasukan dan pengeluaran 

belanja pemerintah. Makna insya' pertamalah yang dimaksudkan dalam 

penelitian ini, sebagai segala sesuatu yang berhubungan dalam tradisi tulis, 

dengan komposisi katakata, dan penyusunan gagasan  

Insyā‟ adalah mengarang dalam bahasa arab untuk mengungkapkan isi 

hati, pikiran dan pengalaman yang dimiliki anak didik. Mengarang (al-insyā) 

adalah kategori menulis yang berorientasi kepada pengekspresian pokok 

pikiran berupa ide, pesan, perassaan, dan sebagainya kedalam bahasa tulisan 

bukan visualisasi bentuk atau rupa huruf, kata, atau kalimat saja. Maka 

wawasan dan pengalaman pengarang sudah mulai di libatkan. Zainul Arifin 

menjelaskan bahwa Insyā‟ secara bahasa berarti penciptaan, karangan. Secara 
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istilah insya‟ berarti seni menyusun makna, mengkoordinasikan dan 

mengungkapkannya sesuai keperluan 29 

c. Qawaid  dan imlā‟ Pengertian Imlak Imlak atau diterjemahkan dengan dikte 

merupakan bagian dari ketrampilan menulis (mahāah al-kitabāh). Muatan 

yang berada di dalam imlā‟meliputi dua hal, yaitu menulis dan 

mengucapkan kata serta peletakkan tanda baca secara tepat. Imlak, dalam 

arti yang luas memiliki pengerian-pengertian yang banyak sekali, di 

antaranya adalah sebagai berikut: 

1) imlā‟ adalah kajian tentang teori-teori menulis dan melafalkan huruf 

hijaiyyah secara benar dalam bentuk tunggal, kata atau kalimat dan teori-

teori tentang tanda baca sekaligus aplikasinya dalam teks
30

  

2) imlā‟ yang berkaitan dengan orang yang mendikte dan orang yang 

didikte, adalah membacakan teks kepada pelajar, baik kata demi kata 

atau kalimat demi kalimat serta meminta siswa agar menulisnya 
31

 

3) imlā‟ juga didefinisikan sebagai penulisan lafadz dengan huuf hijaiyyah 

dari sebuah pengucapan 
32

 

Dari pengertian-pengertian di atas, maka dapat dikatakan bahwa imlak 

adalah menyampaikan atau mendiktekkan kepada orang lain dengan bantuan 

pengucapan dan suara agar orang yang didikte memindahkannya berupa tulisan 

secara baik dan benar sesuai dengan aturan bahasa yang digunakan. 

 

                                                           
29

 Mimi Permana Suci, Efektivitas Pembelajaran Berbasis Daring Pada Mata Kuliah 

Insya‟ di STAI Ma‟arif Sarolangun. El-Jaudah: Jurnal Pendidikan Bahasa dan Sastra Arab, Vol 1 

No 2 ( diakeses pada  11 November 2023) 
30

  Ma`rifah Munjiah, Teori Imlak Dan Terapan (Malang: UIN Press, 2009),h. 22 
31

 Umar Sulaiman Ismail, Al-Imla` al-Wadhifi al-Mustawa al-Mutawasithah. Jam`iyatu 

al-Malik Sa`ud 1991), h. 2 
32

 Tantowi. Qawaid al-Imlak wa Nushushuhu. Diktat Pembelajaran Imlak. (Malang: 

Fakultas Humaniora dan Budaya UIN Maliki Malang), h.1  
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1. Tujuan Pembelajaran  

imlā‟ Keberadaan pembelajaran Imlak sarat dengan tujuan. Secara 

umum, diharapkan setelah mempelajari imlak, pelajar dapat 

mengaplikasikannya dalam praktik penulisan Arab sehari-hari. Adapun tujuan-

tujuan pembelajaran Imlak yang lainnya adalah melatih pelajar dalam menulis 

huruf dan kata secara benar sesuai dengan pemilik Bahasa Arab asli, membantu 

pelajar secara lebih yang mengalami kesulitan dalam menulis imlak, membekali 

pelajar dengan pengetahuan dan informasi tentang teori-teori penulisan 320 

huruf Arab serta mengarahkan pelajar menggunakan indera pendengaran, 

pengelihatan, pengucapan dan jari-jarinya secara maksimal 
33

 

Sebab-sebab Kesalahan dalam imlā‟ Dalam pembelajaran imlā‟ tentunya 

tidak berjalan tanpa hambatan. Hambatan tersebut mengakibatkan terjadinya 

kesalahan dalam penulisan imlak, yaitu tulisan dari hasil dikte diluar kaedah 

imlak. Dan kesalahan-kesalahan dalam penulisan tersebut disebabkan oleh 

beberapa faktor, yaitu:  

a) Faktor internal pelajar (yang didikte), meliputi rendahnya motivasi atau 

minat belajar, kualitas kecerdasan yang rendah, pendengaran atau 

pengelihatan yang kurang, hilangnya kosentrasi dan perhatian ketika 

belajar dan kurangnya waktu belajar 
34

 

b) Faktor internal bahasa, meliputi panjang dan pendeknya teks yang akan 

didiktekan kepada pelajar, seperti teks yang lebih tinggi tingkatannya 

daripada kemampuan pelajar, atau banyaknya kata-kata dalam teks yang 

rumit dan adanya perbedaan antara huruf, kata atau kalimat yang 

                                                           
33

 Ridwan. Al-Imlak Nadhariyatuhu wa Tathbiquhu (Malang: UIN Press, 2011), h.13-14 
34

 Kasmawati. Metode dan Teknik Pembelajaran Bahasa Arab. (Jogyakarta: Nusa Indah, 

1999), h. 35. 
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diucapkan dengan yang ditulis, seperti: kata َالشمس dan diucapkannya: as-

syamsu 
35

 

c) Faktor intern pengajar (pendikte), meliputi pengucapan yang terlalu cepat 

atau suara yang terlalu rendah, tidak adanya perbedaan pengucapan 

antara satu huruf dengan huruf yang lain, lemahnya persiapan 

kebahasaan pengajar dan kurangnya perhatian dan petunjuk pengajar 

terhadap kesalahan pelajar untuk melakukan perbaikan 
36

 

7. Balagah 

Secara etimologi berasal dari kata “ba-la-gha yaitu بلغ  artinya sampai atau 

ujung.َBalaghah berarti sampainya ide dan pikiran yang ingin kita ungkapkan 

kepada lawan bicara dengan hasil pertimbangan kesesuaian makna-maknanya, 

dan situasi serta kondisi saat ungkapan itu terjadi. Ungkapan yang sarat dengan 

balaghah muncul hasil olah pikir yang tidak sederhana, keterlibatan emosi, rasa, 

pemilihan diksi yang tepat dan imajinasi yang kuat adalah beberapa unsure dalam 

keilmuan sastra, balaghah salah satunya  

تعالى فإذا بلغن أجلهن أي بلغ الدكان الذي وصل إليو و كذا إذا شارف عليو و منو قولو 
 ة غقاربنو. و البال

Maka, secara terminologi perkataan balaghah berarti „sampai‟ atau bisa 

juga „berakhir‟, sebagaimana diungkapkan dalam berbagai kitab dan kamus yang 

menerangkan perkataan ini 
37

 

Adapun alasan dari penamaan ilmu ini dengan balaghah adalah :  

 38ية أطنها تنهى الدعنى إلى قلب السامع فيفهموفسميت البالغة بلا
                                                           

35
 Dedeng. Rosyidin, Metodik Khusus Pembelajaran Bahasa Arab (Bandung: P3I Bidang 

Tarbiyah, h.39. 
36

 Ridwan. Al-Imlak Nadhariyatuhu wa Tathbiquhu , h.22 
37

Jubran Mas‟ud, Al-Ra‟id Mu‟jamun Lughawiyyun Asriyyun )Dar al-Ilm li al-Malayyin, 

Beirut, jilid. 1, cet. V, 1986(,h. 337.  
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Yang artinya adalah bahwa bahasa yang memiliki tingkat balaghah yang 

tinggi akan bisa menyampaikan apa yang dimaksud ke dalam hati orang yang 

mendengarnya, sehingga orang itu bisa memahaminya.  

Dari berbagai ungkapan para ulama diatas perkataan ini, maka dapatlah 

dipahami bahwa balaghah merupakan salah satu cabang ilmu bahasa Arab yang 

erat kaitannnya dengan kaidah-kaidah penyusunan kata dan kalimat yang benar. 

Aspek yang terpenting dalam ilmu balaghah adalah (1) ungkapan yang baik dan 

benar yang sesuai dengan maksud yang ingin disampaikan (balaghah al-kalam) 

dan (2) orang yang dengan jelas menyampaikan ungkapan itu (balaghah al-

mutakallim).  

Dalam ilmu balaghah kedua aspek tersebut sangat menentukan ketepatan 

dan kebenaran suatu ungkapan dari seorang pembicara. 39 

Objek pembahasan ilmu balaghah mencakup segala aspek yang berkaitan 

dengan penyusunan kalimat yang baik dan benar dalam bahasa arab sehingga 

kalimat itu sesuai dengan objek yang dibicarakan dan dapat dipahami oleh pihak 

penerima pesan (penerima).
40 

 Ade Jamaruddin mengutip juga dari kitab al-Balaghatul Wadhihah, karya 

Ali Al-Jarim wa Musthafa Amin, “Unsur-unsur balaghah adalah kalimat, makna 

dan susunan kalimat yang memberikan kekuatan, pengaruh dalam jiwa dan 

keindahan. Juga kejelian dalam memilih kata-kata dan uslub sesuai dengan 

tempat bicaranya, waktu,tema, kondisi para pendengarnya dan emosional yang 

                                                                                                                                                               
38

 Badawi Thabanah, Mu‟jamu al-balaghah al-Arabiyyah ) cet.:III Dar al-Manarah, 

Jeddah, 1988(, h. 75. 
39

 Ade Jamarudin, Mengungkap Rahasia Attibaq dalam Al-Qur‟an, dalam jurnal 

Ushuluddin, vol 21, no. 1 (2014), h. 12 
40

 Ade Jamarudin, Mengungkap Rahasia Attibaq dalam Al-Qur‟an, dalam jurnal 

Ushuluddin, vol 21, no. 1 (2014), h. 12 
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dapat mempengaruhi dan menguasai mereka. Banyak kata yang bagus dipakai di 

satu tempat, namun tidak tepat dan tidak disenangi di tempat lain.”
41

 

 Sedangkan korelasi antara Balaghah dan al-Qur‟an, keduanya adalah 

ibarat dua sisi mata uang, ia tidak bisa dipisah antara yang satu dengan yang 

lainnya, kedua-duanya saling melengkapi dan menyempurnakan. Al-Khatib al-

Qazwiniy (W.739 H) dalam muqaddimah bukunya yang meringkas kitab 

pendahulunya “Miftah al- Ulum” karya al-Sakkakiy berkata tentang keutamaan 

ilmu balaghah yang sangat kuat korelasinya dengan al-Qur‟an al-Karim : 

“Sungguh ilmu balaghah dan yang terkait dengannya dari ilmu memiliki 

kedudukan yang tinggi dan memilki rahasia yang mendalam, karena dengan ilmu 

ini semua seluk-beluk dan rahasia bahasa Arab bisa diketahui dan ia bisa 

mengungkap tabir berbagai bentuk I‟jaz (kemukjizatan) didalam susunan al-

Qur‟an.
42

  

Al-Rafi‟i juga melihat bahwa korelasi yang kuat telah terjadi pada 

balaghah dan alQur‟an, dan keterkaitan yang kuat ini terus berlanjut sampai 

sekarang ini, “Sesungguhnya pada dahulunya al-Qur‟an sebagai ilmu balaghah 

bagi orang Arab, kemudian setelah masa mereka itu berlalu maka al-Qur‟an 

menjadi puncak dari ilmu ini”.
43

  

Keberadaan ilmu balaghah dalam tata‟an kumpulan ilmu-ilmu Arab sama 

seperti keberadaan ruh dari jasad. Keberadaan ilmu Balaghah dan kaidah-kaidah 

yang tertuang didalamnya sangat penting. Kepentingan tersebut disebabkan oleh 

beberapa hal, diantaranya adalah :  

                                                           
41

 Ade Jamarudin, Mengungkap Rahasia Attibaq dalam Al-Qur‟an, dalam jurnal 

Ushuluddin, vol 21, no. 1 (2014), h. 12 
42

 Abd al-Hamdi Handawiy, Al-Takhlish fi Ulum Balaghah ( cet.: I, Dar al-Kutub al-

Ilmiyyah, 1997), h.5. 
43

 Mustafa Sadiq Al-Rafi‟i, I‟jaz Al-Qur‟an wa al-Balaghah al-Nabawiyyah, (Maktabah 

al-Iman, cet: I  Al-Mansurah,1997), h. 217   
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1. Ilmu Balaghah merupakan perangkat alat yang dapat menghantarkan 

seseorang kepada pengetahuan tentang I‟jaz al-Qur‟an.  

2. Ilmu Balaghah merupakan salah satu saran yang dapat membantu seseorang 

yang masuk kedalam al-Qur‟an, terutama mufassir dalam memahami 

kandungan isi al- Qur‟an dan pesan-pesan yang terdapat didalamnya.  

a. Ilmu Ma‟ānī 

Untuk mendapatkan makna ilmu ma‟ani, terlebih dahulu kita harus 

memahami makna ilmu ma‟ani itu secara Etimologi. Ilmuadalah bentuk ma‟rifat 

(secara khusus) maupun dalam bentuk nakirah (secara umum) disebut berulang-

ulang, bahkan hampir sebanyak seratus kali disebut dalam al-Qur‟an. 

 Kata-kata yang berasal dari kata „ilm dalam al-Quran dipergunakan dalam 

bermacam-macam ilmu, baik keagamaan maupun keduniaan, seperti dijelaskan 

dalam surat al-Isra‟ ayat 36. Ilmu itu sendiri menurut Raghib al-Asfahani adalah 

mengetahui sesuatu sesuai dengan hakikatnya. Ilmu terbagi dua: pertama 

mengetahui inti sesuatu itu (oleh ahli logika dikatakan tasawuri), dan kedua, 

menghukumadanya sesuatu pada sesuatu yang ada yaitu mengetahui hubungan 

sesuatu dengan sesuatu (oleh ahli logika dikatakan tasdiq). Raghib Al-Asfahani 

juga membagi ilmu dari sisi yang lain menjadi dua, yaitupertama ilmu teoretis, 

yaitu ilmu yang hanya membutuhkan pengetahuan tentangnya, jika telah diketahui 

berarti telah sempurna. Kedua ilmu aplikatif, yaitu ilmu yang tidak sempurna 

tanpa dipraktikkan, seperti ilmu tentang ibadah, akhlak, dan sebagainya.
44

 

Sementara ma‟ani merupakan jamak (plural) dari kata ma‟na, yang secara 

etimologi adalah arti atau makna.
45

 

                                                           
44

 Ahsin W. Al-Hafidz, Kamus Ilmu Al-qur‟an, Jakarta, Amzah,2006 ), cet II, hlm 114. 
45

 Atabik Ali dan Ahmad Zuhdi Muhdlor, Kamus Arab/ indonesia Kontemporer 

(Yogyakarta, Multi Karya Grafika), hlm. 1770. 
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Sedangkan secara terminologi menurut In‟am Fawwal Ak-kawi, ilmu 

ma‟ani adalah ilmu yang mengajarkan bagaimana kita menyusun kalimat bahasa 

Arab, yang sesuai dengan maksud yang didalamnya terdapat makna yang kita 

inginkan dalam segala bentuk keadaan (tempat).
46

  

Sedangkan menurut Hafni Nasif, Sultan Muhammad, Muhammad Diab 

dan Musthofa Thomum adalah: 

 علم يعرف بو أحوال اأطلفاظعربي التي يطابق بها الدقتضى الحال 

َIlmu untuk mengetahui hal ilhwal lafaz bahasa Arab yang sesuai dengan 

tuntutan situasi dan kondisi. 
47

 

 Hal ihwal lafazh bahasa Arab yang dimaksud adalah model-model 

susunan kalimat dalam bahasa Arab, seperti penggunaan taqdim atau ta‟khir, 

penggunaan ma‟rifat atau nakirah, disebut (dzikir) atau dibuang (hadzf), dan 

sebagainya. Sedangkan yang dimaksud dengan situasi dan kondisi adalah situasi 

dan kondisi mukhatabah, seperti keadaan tidak memiliki informasi, atau ragu-

ragu, atau malah mengingkari informasi tersebut.  

Objek kajian ilmu ma‟ani adalah kalimat-kalimat bahasa Arab. ditemukan 

ilmu ini bertujuan untuk mengungkap kemukjizatan al-Qur‟an, hadits dan rahasia-

rahasia kefasiahan kalimat-kalimat bahasa Arab, baik puisi maupun prosa. 

Dengan melalui ilmu ini kita bisa membedakan kalimat-kalimat yang sesuai 

dengan situasi dan kondisinya, mengetahui kalimat-kalimat yang tersususn rapi, 

dan dapat membedakan antara kalimat yang baik dan jelek 

                                                           
46

 In‟am Fawwal Ak-kawi, Al-Mu‟jam al-Mufassal fi Ulum al-Balagah al-Badi‟ wal-

Bayan wal-Ma‟ani (Dar al-Kutub al-Ilmiyah, cet. III, 2006), h. 607. 
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 Hafni Nashif dkk, Syarh Durus al-Balagha (Gharos, Maktabah Ahl al-Atsar, 2004 ), 

h.21 
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Adapun objek kajian ilmu ma‟ani sebagai berikut, 1) Kalam Khabar 2) Kalam 

Insya‟ 3) al-Qasr  4) I‟jaz, 5) Ithnab 6) Musawah. Dan pada penelitian ini penulis hanya 

memberikan definisi tentang kalam khabar dan kalam insya‟ 

Khabar adalah ungkapan yang mengandung kemungkinan benar atau 

bohong semata-mata dilihat dari ungkapan itu sendiri. Jika seseorang 

mengucapkan suatu kalimat (kalam) yang mempunyai pengertian yang sempurna, 

setelah itu kita bisa menilai bahwa kalimat tersebut benar atau salah. Maka kita 

bisa menetapkan kalimat tersebut merupakan kalam khabar. Jika maknanya sesuai 

dengan realita maka itu dikatakan benar, dan jika maknanya bertentangan dengan 

realita maka dikatakan dusta. (kadzb). 

 الدناقشة يدا  في أحمد قال الطالب: لن يحضر اأطستاذ

Ucapan pelajar di atas bisa dikategorikan kalam khabari, setelah pelajar 

tersebut mengucapkan kalimat tersebut kita bisa menilai apakah ucapannya benar 

atau salah. Jika ternyata ustadz Ahmad esok harinya tidak dating dalam 

perkuliahan, maka ucapan tersebut benar. Sedangkan jika ternyata esok harinya 

ustadz Ahmad datang pada perkuliahan, maka kalimat tersebut tidak benar atau 

dusta. 

Setiap ungkapan yang disampaikan oleh pembicara pasti mempunyai 

tujuan tertentu. Kalām khabari memiliki dua tujuan yaitu faidah al-khabar dan 

lazim al-faidah. Faidah al-khabar yaitu suatu kalām khabari yang diungkapkan 

kepada orang yang belum tahu sama sekali isi perkataan itu.
48

  

                                                           
48

 Ali al-Jarimi dan Mustafa Amin, Balagha al-Wadhihah, terj.Mujiyo Nurkholis Et. Al, 

(Bandung: Sinar Baru Algensindo, 1994), h. 208 



51 

 

 
 

Sedangkan lazim al-faidah adalah suatu kalam khabar yang disampaikan 

kepada orang yang sudah mengetahui isi dari pembicaraan tersebut, dengan tujuan 

agar orang itu tidak mengira bahwa yang menyampaikan tidak tahu.
49

 

Kalam dalam bahasa Arab atau kalimat dalam bahasa Indonesia adala 

suaturangkaian kata-kata yang memiliki pengertian lengkap. Dalam konteks ilmu 

balaghah, kalam terdiri dari dua jenis, yaitu kalam khabari dan insyai 

Insya‟i Al-insya‟ diambil dari kata kerja  أنشأ –ينشئ  -إنشاء  contoh لله الخلق ا  انشاء  

(Allah memulai penciptaan mereka). Jadi secara bahasa Al-insya‟ adalah Al-

ibtida‟ (pemulaian), Al-kholku (penciptaan) dan Al- ibtida‟ (memulai). Adapun al-

Insya‟ dalam ilmu balaghah berbeda dengan arti yang diatas, dan menurut Al-

jurjani bahwasanya Insya‟ itu adalah yaitu perkataan yang tidak bisa kita pastikan, 

apakah perkataan itu telah terjadi ataupun belum terjadi.
50

  

Sementara Ali Al-jarim dan Mustafa Usman mendefenisikan kalam insya‟i 

sebagai kalimat yang pembicaranya tidak dapat disebut sebagai orang yang benar 

ataupun sebagai orang yan dusta.
51

 

Secara garis besar uslub insya‟ ada dua jenis yaitu insya‟ thalabi dan 

insya‟ ghair thalabi. Yang termasuk kategori insya‟ thalabi adalah amar, nahy, 

istifham, nida‟ dan tamanni. Sedangkan yang termasuk kategori ghair thalabi 

adalah ta‟ajjub, madah dan zamm, qasam, dan kata-kata yang diawali dengan 

af‟alu al-raja. Jenis kedua ini tidak termasuk dalam kajian ilmu ma‟ani sehingga 

yang akan diuraikan hanyalah jenis yang pertama yaitu insya‟ thalabi.
52

 

 

                                                           
49 Ahmad Hasyimi, Jawahir al-Balagha  (Beirut: Dar al-Fikri, 1994) h. 58 
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 Ak-kawi, Al-Mu‟jam al-Mufassal. h. 236. 
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 Al-Jarim, Waadhihah, h. 198. 
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b. Ilmu Bayān  

Secara bahasa, bayan artinya „terbuka‟ atau „jelas‟. Sedangkan dalam ilmu 

balaghah, Ilmu Bayān adalah ilmu yang mempelajari cara-cara mengemukakan 

suatu gagasan dengan berbagai macam redaksi. Adapun menurut Imam Akdhari 

ilmu bayan ialah ilmu yang mempelajari tata cara pengungkapan suatu makna 

dengan menggunakan susunan kalimat yang berbeda-beda penjelasannya 53
 

  

البيان في اصطلاح فهو : العلم الذي يعرف بو ايراد الدعنى الواحد بطرق مختلفة في وضوح الدلالة 
 .عليو

“Ilmu yang diketahui dengannya maksud suatu makna dengan jalan yang 
berbeda-beda dalam penjelasannya 54 

1) Bidang Kajian Ilmu Bayān  

Bidang Kajian Ilmu Bayan adalah tasybih, majaz, dan kinayah. Adapun 

tasybih membahas penyerupaan sesuatu dengan sesuatu yang lain, majaz 

merupakan kelanjutan dari tasybih, yaitu adanya aspek kesamaan antara dua hal, 

tetapi pada majaz salah satu dari dua unsurnya dibuang, kemudian kinayah 

membahas suatu kalimat yang diungkapkan dengan maksud makna kelazimannya, 

tetapi tetap dibolehkan mengambil makna hakikinya. Dan juga, Ilmu ini dapat 

membantu kita untuk mengungkapkan suatu ide atau perasaan melalui bentuk 

kalimat dan uslub yang bervariasi sesuai dengan muqtadhal hal. 

c. Ilmu Badi‟ 

 

Ilmu Badi‟ menurut bahasa adalah aneh. Sedangkan menurut istilah ialah : 

 علم يعرف بو وجوه تحسين الكلام بعد رعاية الدطابقة ووضوح الدلالة

                                                           
53

 Zaenuddin dkk, Pengantar Ilmu Balaghah. (Bandung: Refika Aditama, 2007), h. 15 
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 Abdul Fatah Basyuni,  Ilmu Bayaan Dirosatu Takhliiliyyah al-Masaail al-Bayan. 

(Kairo: Muassasah Mukhtar, 2015), h. 11 
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Yaitu ilmu untuk mengetahui cara-cara membentuk kalam yang baik sesudah 

memelihara tujuan yang lain (muthobaqoh dan wudhuhud dilalah). Kemudian 

cara membentuk kalam yang baik itu ada dua macam, yaitu dengan 

memperhatikan lafadz dan maknanya.  

Menurut ahli balaghah secara istilah: ilmu untuk mengetahui segi-segi 

memperindah kata setelah memperhatikan ketersesuaiannya dengan muqthada‟ 

hal dan kejelasan makna yang dimaksud. 

Sedagkan menurut pendapat lain Pengertian Ilmu Badi‟ adalah : 

و علم يعرف بو الوجوه والدزايا التي تزيد الكلام حسنا وطلاوة وتكسوه بهاء ورونقا بعد ىالبديع 
 مطابقتو لدقتضى الحال

Artinya: “Ilmu badi„ ialah suatu ilmu yang dengannya dapat diketahui 

bentuk-bentuk dan keutamaan-keutamaan yang dapat menambah nilai keindahan 

dan estetika suatu ungkapan, membungkusnya dengan bungkus yang dapat 

memperbagus dan mepermolek ungkapan itu, disamping relevansinya dengan 

tuntutan keadaan” 
55

 

Secara garis besar, ilmu badi‟ ini mempelajari aspek-aspek yang berkaitan 

dengan keindahan bahasa. Ilmu Badi‟ merupakan penghias lafadz atau makna 

dengan bermacam-macam corak kehidupan lafadz dan makna. 

8. Al-Hasub Al-Araby 

 Al-Hasub Al-Araby adalah salah satu matakuliah yang diprogamkan di 

jurusan Bahasa dan Sastra Arab. Al-Hasub berarti komputer dan Al-Araby 
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 Ahmad Hasyimi,  Jawahir al-Balagah , h. 306 
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artinya Arab. Jadi Mata kuliah ini mempelajari tentang komputer yang 

dalam metode pengajarannya sebagian besar menggunakan bahasa Arab. 

9. Ilmu Ad-Dalalah  

 Merupakan salah satu bagian dari tata bahasa yang meliputi fonologi, 

tata bahasa dan semantik. Semantik diartikan sebagai ilmu bahasa yang 

mempelajari makna. Dalam bahasa Arab, ilmu Ad-Dalalah terdiri atas dua kata, 

yaitu: ilmu dan Ad-Dalalah. Ilmu yang berarti pengetahuan dan Ad-Dalalah 

yang berarti petunjuk atau makna. Jadi ilmu Ad-Dalalah menurut bahasa adalah 

ilmu pengetahuan tentang makna. Secara terminologi ilmu dalalah sebagai salah 

satu cabang ilmu linguistik yang telah berdiri sendiri adalah ilmu yang 

mempelajari makna suatu bahasa, baik pada tatanan mufradat (kosa kata) 

maupun pada tatanan tarakib (struktur)  

 Di dalam ilmu Ad-dalalah ada juga ilmu al-rumuz (semiotik) yang 

mempelajari tanda secara umum, baik terkait dengan bahasa atau non bahasa. 

Sementara ilmu AdDalalah mengkaji masalah tanda dalam bahasa. Dalam 

sistem semiotik, bahasa dibedakan ke dalam tiga komponen, yaitu:  

a. Sintaksis, terkait dengan lambang dan bentuk hubungan 

b. Semantik, terkait dengan hubungan antar lambang dan dunia luar yang 

diacunya  

c. Pragmatik, terkait dengan hubungan antara pemakai bahasa dengan 

lambang dalam pemakaiannya 
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10. Madkhal Ila Ilmi Lughah  

Merupakan salah satu mata kuliah bersifat penguasaan pengetahuan di 

jurusan Pendidikan Bahasa Arab, isi materi pembelajaran Madkhal ila ilmi 

lughah adalah kajian pengantar linguistik umum berupa pemahaman umum 

terkait konsep bahasa, dan wilayah kajian ilmu kebahasaan baik mikro 

maupun makro, Kajian mikrolinguitikmengulas secara umum konsep 

fonologi (fonetik dan fonemik), morfologi, sintaksis dan semantik baik dalam 

perspektif linguistik umum maupun ilmu kebahasaan Arab. adapun 

makrolinguistik akan mengulas secara umum linguistik interdisipliner dan 

terapan. MK ini di adalah pintu gerbang yang dapat mengantarkan mahasiswa 

Jurusan BSA UIN Alauddin Makassar mampu menganalisa gejala 

kebahasaan berdasarkan paradigma linguistik modern. Pemahaman dasar 

teoritik kebahasaan yang dipadupadankan dengan konsep-konsep kebahasaan 

Arab sehingga diharapkan Mahasiswa memiliki kemampuan konseptual 

dalam kebahasaan baik umum maupun Arab. 

11. ilmu Ashwat (Fonologi)  

adalah ilmu yang mempelajari bunyi kebahasaan dari sisi sifat keluarnya 

bunyi, cara mengucapkannya, dan membedakan satu suara dengan suara yang lain 

karena sifat-sifatnya yang bermacam-macam. Fonologi adalah ilmu yang 

mempelajari tentang system bunyi bahasa, penjelasan lain, fonologi merupakan 

studi ilmu yang membahas tentang suara dan bunyi-bunyi yang terucap dari alat 

ucap manusia. Dalam pandangan Dr. Ahmad Suyuti, ilmu Ashwat adalah ilmu 

yang mempelajari keluarnya bunyi, perpindahan bunyi dan penerimaan bunyi. 

https://e-learning.syekhnurjati.ac.id/mod/resource/view.php?id=41998
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Sedangkan menurut Dr. Jamil Uluwisy, Ilmu Ashwat yaitu hal keterkaitan bunyi 

yang mempelajari huruf-huruf yang merupakan bagian bunyi dipelajari dari segi 

keluarnya bunyi, sifat bunyi, aturan-aturan menggantinya, dan perkembanganya 

yang dilihat di setiap bahasa dari bahasa-bahasa dan di dalam kumpulan bahasa-

bahasa yang lama maupun baru.
56

  

Dari penjelasan diatas dapat diketahui bahwa ilmu Ashwat merupakan cabang 

dari ilmu linguistik umum yang menitikberatkan pada kajian pengucapan. 

Pengucaan adalah perantara kebahasaan yang bersatu yang telah digunakan atau 

diucapkan secara alami untuk berhubungan dan interaksi antara satu dengan 

manusia lainya, dalam hal ini ada pengecualian, mereka adalah anak kecil dengan 

gangguan pengucapan atau pendengaran atau akalnya. Pengucapan (yang 

melahirkan bunyi) sebenarnya hanya gerakan yang dimulai pada diafragma dan 

yang berkaitan dengan diafragma anggota dalam atau yang lainya dirongga yang 

melingkar, mulut dan hidung. Gerakan organ tubuh ini menimbulkan kebisingan 

yang memenuhi udara sekitar, juga jalan udara atau perantara yang lain yang 

menghubungkan ke telinga pendengar, dengan cara itu perangkat pendengaran 

yang lain akan menghubungkan ke otak. Karena itulah bila sang pendengar berada 

di sekumpulan orang yang berbicara maka akan meresponnya dari kebisingan 

yang ada disitu karena dia memahaminya. Oleh karena itu, terbuka kemungkinan 

bahwa mempelajari ucapan dari sudut yang berbeda-beda dapat memunculkan 

setiap sudut tersebut.
57
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 Tabel  2.1 : Daftar Mata Kuliah Ptodi S1 PBA dan S1 BSA  

No  

Mata kuliah Prodi S1 BSA  

Fakultas Adab dan Humaniora 

 

Mata Kuliah S1 PBA Fakultas 

Tarbiyah dan Keguruan 

1 Maharah al-istima‟I istima‟I I 

2 Maharah al –Kalam I Muhadatsha I 

3 Al-Hasub al –Arabi Nahwu I 

4 Ilmu Sharaf I Sharaf I 

5 Ilmu al-Nahwu I Muthala‟ah I  

6 Maharah al-istima‟I Qawaid al imla‟ 

7 Maharah al –Kalam II istima‟II 

8 Al- Madkhal ila ilm al –lughah Muhadatsha II 

9 Maharah al Qira‟ah Nahwu Iii 

10 Ilmu al-Aswaat Sharaf III 

11 Ilmu al-Dilalah Muthala‟ah II 

12 Al- Madkhal ila ilm al –Araby Muhadatsha III 

13 Ilmu Sharaf II Insya‟I 
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14 Ilmu al-Nahwu II Tarjamah I 

15 Ilmu Ma‟ajim Durus Arabiyah min al –Qur‟an I 

16 Qawaid al imla‟ wa al Khat Durus Arabiyah min al –Hadis I 

17 Nazariyyah al Tarjamah Nahwu IV 

18 Nadzariyyah al –Adab Insya‟II 

19 Ilmu al Ma‟any Balaagah I ( ilmu Bayan ) 

20 Tarikh al Adab al Araby I Tarjamah II 

21 Ilm al-Lughah al Falsaiy Durus Arabiyah min al –Qur‟an II 

22 Ilmu al-Nahwu  al-ijtumaiy wa al-

Nafsiy 

Durus Arabiyah min al –Hadis II 

23 Ilmu al Adab al Ijtimaiy Insya‟III 

24 Dirasah Natsriyah wa Syi‟riyah Balaagah II ( ilmu al-maaniydan 

al-badi‟) 

25 Naqd al- Adab Khath 

26 Fan al –kalam Nushush Adabiyah 

27 Tathbiq at- Tarjamah I  

28 Ilmu Bayan  
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29 Tarikh al Adab al Araby II  

30 At-tahlil al –Lugahawi  

31 Ilmu al –Arudi wa al-Qawafi  

32 Ilmu al Ramz  

33 Ilmu Uslub  

34 Ilm al –Lahjat  

35 Al Arabiyah al Mu‟ashirah  

36 Usus  at –Ta‟lim  

37 Tathbiq at- Tarjamah II  

38 Al-Arabiyah li al –Hajj wa al-

Umroh 

 

39 Ilmu Badi‟  

40 Manahij al Bathts fi al-lughah wa 

al-Adab 

 

41 Al –Shifah al AL-Arabiyah  

42 Al –Adab al-Mu‟asir  
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B. Problematika Pembelajaran Bahasa Arab 

Definisi Problematika Istilah problema/problematika berasal dari bahasa 

Inggris yaitu "problematic" yang artinya persoalan atau masalah. Sedangkan 

dalam bahasa Indonesia, problema berarti hal yang belum dapat dipecahkan; yang 

menimbulkan permasalahan.58 Problematika berasal dari kata problem, yang 

dalam kamus ilmiah populer berarti masalah atau persoalan.59 Menurut Abd. 

Muhith dalam jurnalnya tentang problematika pembelajaran tematik terpadu, 

problematika berasal dari bahasa Inggris yaitu “problematic” yang artinya 

persoalan atau masalah, dalam kamus bahasa Indonesia, problema berarti hal yang 

belum dapat dipecahkan; yang menimbulkan permasalahan. Masalah adalah suatu 

kendala atau persoalan yang harus dipecahkan dengan kata lain masalah 

merupakan kesenjangan antara kenyataan dengan suatu yang diharapkan dengan 

baik, agar tercapai hasil yang maksimal. Yang dimaksud dengan problematika 

adalah suatu kesenjangan antara harapan dan kenyataan yang membutuhkan 

penyelesaian atau pemecahannya.60 Secara etimologis, pembelajaran sering 

disebut dengan instruction (dalam bahasa Inggris) dan ta‟alum (bahasa Arab), 

yang bermakna sebagai upaya untuk membelajarkan seseorang atau kelompok 

orang melalui berbagai upaya (effort) dan berbagai strategi, metode dan 

pendekatan kearah pencapaian tujuan yang telah direncanakan.61 

Pembelajaran menurut Oemar Hamalik yang dikutip oleh Ismail bahwa 

pembelajaran yaitu suatu kombinasi yang tersusun meliputi unsur-unsur 
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manusiawi, internal material fasilitas perlengkapan dan prosedur yang saling 

mempengaruhi untuk mencapai tujuan pembelajaran.62Pembelajaran bahasa 

asing/Arab merupakan kegiatan mengajar yang dilakukan secara maksimal oleh 

seorang pendidik, agar anak didik yang diajar bahasa asing tertentu melakukan 

kegiatan belajar dengan baik, sehingga tercipta suasana yang kondusif untuk 

mencapai tujuan belajar bahasa asing.63 Bahasa Arab menurut Ahmad Muhtadi 

Anshor adalah bahasa adalah alat komunikasi yakni suatu alat untuk 

mengungkapkan keinginan dalam hati individu kepada orang lain.64 Sedangkan 

bahasa Arab menurut Syekh Mustofa Al Ghulayaini bahasa adalah kalimat yang 

digunakan orang Arab untuk menyampaikan maksud dan tujuan mereka.65 

Adapun problematika pembelajaran di antaranya non linguistic dan 

linguistic   yang akan diwujudkan : 

1. Problem Linguistik 

Problem linguistik, yaitu faktor yang bersumber dari Bahasa Arab itu sendiri 

karena karakteristik yang dimilikinya berbeda dengan karakteristik yang dimiliki 

oleh Bahasa Indonesia. 

Problem linguistik atau kebahasaan adalah persoalan-persoalan yang 

dihadapi pelajar terkait langsung dengan bahasa yang sedang dipelajari, yang 

mana problem tersebut diakibatkan oleh karakteristik Bahasa Arab itu sendiri -

sebagai bahasa asing bagi pelajar Indonesiaberbeda dengan karakteristsik yang 

dimiliki oleh Bahasa Indonesia. Adapun problem linguistik yaitu terbagi menjadi 
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64

Ahmad Muhtadi Ansor, Pengajaran Bahasa Arab (Media dan Metodenya),(Yogyakarta: 

TERAS, 2009), h. 2. 
65

 Syekh Mustofa Al Ghulayaini, Jami‟ Ad-durus Al-„arabiyyah   (Beirut: Dar Al-khotob 

AlIlmiyah,2006), h. 7. 



62 
 

 

 

beberapa problem pokok, yaitu di antaranya problem bunyi, morfologi (Qawaid 

Sharfiyah), sintaksis (Qawaid Nahwiyah), sistem penulisan dan makna
66

 

a. Bunyi Bahasa  (الصوتَنظام)  

Problem dalam aspek bunyi sebagai dasar untuk  mencapai keterampilan 

menyimak dan berbicara (Maharah Al-Istima‟ dan Maharah Al-Kalam), yaitu 

disebabkan oleh adanya bunyi-bunyi atau fonem yang terdapat dalam Bahasa  

Arab, tetapi tidak ada padanannya dalam Bahasa Indonesia. Faktor lain pada 

aspek bunti seperti penggunaan vokal panjang (madd), konsonan (حروف/صائتة), 
lambang bunyi, tekanan (nabr/stressing), dan intonasi (tanghim). Pertama vokal 

panjang (madd) dalam Bahasa Arab menjadi penentu kategori  gramatika sebuah 

kata, meliputi kasus nomina dan modus verba akibat hubungannya dengan kata 

lainnya dalam satuan sintaksis. Madd juga sebagai penyelaras pada bentuk-bentuk  

prosodi tertentu. Sedangkan dalam Bahasa Indonesia, panjang pendek dalam 

menuturkan sebuah bunyi suatu kata dapat mengubah volume arti kalimat, seperti 

kalimat “Rumah Adi jauh” akan berbeda tingkat jauhnya jika dituturkan menjadi 

“Rumah Adi jauuuh”.
67

 Kedua, konsonan. Terdapat beberapa konsonan dalam 

Bahasa Arab, tidak ada padanannya dalam Bahasa Indonesia, seperti konsonan َث،

َ َظ  tidakterdapat dalam Bahasa (أسنانية) yang merupakan konsonan interdental ،ذ

Indonesia.
68

 Begitu pula sebaliknya, terdapat konsonan dalam Bahasa Indonesia 

yang tidak terdapat dalam Bahasa Arab, seperti konsonan “p” sehingga hal 

tersebut dilafalkan oleh penutur Arab dengan konsonan “b”. Ketiga, tekanan 
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67 Mufrodi, “Fonologi dan Morfologi Bahasa Arab „Amiyah”, Arabiyat: Jurnal 

Pendidikan Bahasa Arab dan Kebahasaaraban, Vol.2, No.2, 2015, h.213-214. 
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(stressing/nabr) yaitu penekanan pengucapan pada penggalan tertentu dari 

penggalan kata yang lain sehingga terdengar lebih jelas bagi pendengar.  Nabr 

berkaitan dengan suatu penggalan tertentu dalam kata atau berkaitan dengan suatu 

kata tertentu dalam kalimat, seperti kata َإجلس  yang terdiri dari dua silabel yaitu 

CVC-CVC, yang mana tekanannya jatuh pada silabel pertama. Keempat, intonasi 

yang merupakan fonem suprasegmental, yaitu naik turunnya suatu ungkapan 

untuk mengekspresikan suatu informasi dari pembawa pesan ke penerima pesan.  

Problem ini akan semakin nyata dihadapi oleh pelajar bahasa asing jika 

tujuan pembelajaran Bahasa Arab hanya  diarahkan kepada satu arah, misalnya 

pelajar hanya  diarahkan agar memiliki keterampilan dalam membaca kitabkitab 

turats atau buku-buku berbahasa Arab sehingga berdampak kepada metode 

pembelajaran yang hanya menggunakan metode qawaid wa tarjamah, yaitu 

metode pembelajaran yang lebih menekankan pada penghafalan kadiah-kaidah 

atau tata bahasa Arab dan penerjemahan katademi kata. Dan adanya orientasi ini 

terkadang menyebabkan pelajar memberlakukan tajwid dalam pelafalannya, 

seperti penggunaan idgham, ikhfa, iqlab dan lain sebagainya padahal yang kita 

ketahui bahwa tajwid itu digunakan untuk membaca Al-Qur‟an.  

b.  Kosa kata  

Problem selanjutnya yaitu terjadi pada tataran kosakata. Dalam Bahasa 

Arab, untuk kata benda terdiri dari bentuk tunggal (mufrad), dual atau ganda 

(mutsanna), dan plural (jamak) yang terdiri dari jamak mudzakkar salim, jamak 

muannats salim, dan muntaha al-jumuk.
69

 Sedangkan dalam Bahasa Indonesia 

hanyamengenal bentuk tunggal dan plural (jamak) saja sehingga hal ini 

berdampak terhadap adanya problem yang dihadapi oleh pelajar.  
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c. Morfologi (Qawaid Sharfiyah)  

Bahasa Arab merupakan bahasa Isytiqaqi, artinya bahwa dari satu kata 

dapat melahirkan berbagai kata yang masih merujuk ke dalam satu makna, dan 

juga adanya kandungan waktu yang tercakup ke dalam suatu kata kerja dalam 

Bahasa Arab merupakan problem lainnya yang dialami oleh pelajar. Bahasa Arab 

non Arab karena ketidaksesuaian kata yang mesti digunakan dalam suatu 

kalimat.
70

 

 Problem penulisan huruf-huruf Arab, apakah nyambung atau dipisah 

dalampenulisannya dan bagaimana penempatan posisinya.
71

 

d.  Sintaksis (Qawaid Nahwiyah)  

Adanya penyesuaian antara kata kerja dengan kata benda dalam Bahasa 

Arab, baik pada aspek kuantitas maupun gender, yang tentunya hal tersebut tidak 

terdapat pada Bahasa Indonesia. Adanya tata kalimat (nahwu) dalam Bahasa Arab 

yang mengharuskan adanya penyesuaian (muthabaqah) antara kata kerja dengan 

kata benda rupanya menimbulkan kesulitan yang dihadapai oleh pelajar asing 

karena adanya ketidak sesuaian antara bahasa yang dipelajari dengan bahasa ibu 

(mother tongue/al-lughah al-umm).  

2.  Problem Non Linguistik  

Problem non-kebahasaan adalah persoalan-persoalan yang tidak  terkait 

langsung dengan bahasa yang dipelajari pelajar. Akan tetapi, turut serta bahkan 

bisa jadi dominan dalam mempengaruhi tingkat kesuksesan atau kegagalan dari 

pembelajaran bahasa Arab. Adapun problem tersebut yaitu motivasi dan minat 
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latar belakang pada umumnya, Presepsi  tentang bahasa Arab , kurikulum, dosen, 

meode pembelajaran, dan  media pembelajaran.  

1) persoalan Internal  

 Di antara problem  non linguistic pada persoalan  internal  yang  

diungkapkan adalah bersifat  psikologis yang dimaksud psikologis menyangkut 

kejiwaan individu atau kelompok, misalnya kepercayaan diri, karakter, keyakinan 

dan  minat dan motivasi dan kemamapuan intelektual ( latar belakang pendidikan) 

akan dibahas sebagai  berikut ini: 

a. Minat dan motivasi 

 Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dikemukakan pengertian minat 

sebagai kecenderungan yang tinggi terhadap sesuatu, gairah, atau keinginan.
72

 

Slameto mendefinisikan, “Minat adalah kecenderungan yang tetap untuk 

memperhatikan dan mengenang beberapa kegiatan.
73

 Dua definisi menunjukkan 

bahwa minat terkait dengan kondisi psikologis dan mengandung unsurunsur 

perasaan,
74

 sehingga seseorang tetap memiliki kecenderungan, gairah, atau 

keinginan untuk memperhatikan sesuatu.  

Minat senantiasa memiliki hubungan yang erat dalam memunculkan 

kemauan termasuk mahasiswa untuk mengikuti proses pembelajaran. Semakin 

besar minat seorang siswa terhadap suatu ilmu pengetahuan tertentu maka 

semakin besar pula keinginannya untuk mempelajari ilmu pengetahuan tersebut. 

Dalam konteks pembelajaran bahasa asing, Charles A. Curran dan Jerome 
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sebagaimana dikutip oleh Azhar Arsyad yang mengistilahkannya dengan sikap 

belajar reseptif.
75

  

Sebaliknya pula, semakin kecil minat seorang mahasiswa terhadap ilmu 

pengetahuan maka semakin kecil pula keinginannya untuk mempelajarinya, 

sehingga proses pembelajaran terhadap ilmu pengetahuan tersebut terasa 

membosankan diikuti olehnya dan berupaya dihindarinya. Dalam konteks 

pembelajaran bahasa asing Curran dan Bruner sebagaimana dikutip oleh Azhar 

Arsyad mengistilahkannya dengan sikap belajar. 

Defensi Azhar Arsyad berdasarkan konsepsi Curran dan Bruner 

mencontohkan sikap belajar defensif dalam konteks pembelajaran bahasa asing:
76

 

Sikap belajar defensif cenderung menganggap bahasa asing sebagai 

rangkaian bunyi, kata, aturan atau pola yang harus dipindahkan dari guru  ke 

siswa. Dalam hal Ini, guru dianggap anak panah yang selalu siap menerjang atau 

momok. Murid cenderung tidak mau ketemu dengannya. Dan buku menjadi 

sasaran kejengkelan yang sering dihempaskan secara kasar di atas meja. Bila 

murid berbuat salah menggunakan bahasa asing ia merasa perih. Akibatnya, 

bahasa dianggap beban. Biasanya, seorang yang diberi beban cenderung mau 

untuk menerimanya sesedikit mungkin bahkan kalau perlu dibuang (dilupakan) 

karena ia ingin menghindari kesulitan .
77

 

Hal ini menunjukkan bahwa rendahnya minat mempelajari suatu mata 

pelajaran akan mengakibatkan mahasiswa tersebut kurang berkeinginan untuk 

mengikuti proses pembelajaran. Apabila mahasiswa kurang berminat mengikuti 
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pembelajaran bahasa Arab, maka muncul problem-problem psikologis yang 

mengganggu mahasiswa tersebut mengikuti perkuliahan bahasa Arab. Seperti 

matakuliah bahasa Arab dianggap beban yang menyiksa. Momok yang perlu 

dihindari rasa bosan, atau jika perlu menghindar dari perkuliahan bahasa Arab 

dengan sering membolos ketika mata kuliah bahasa Arab diajarkan. 

Motivasi didefinisikan oleh Abu Ahmadi dan Widodo Supriyono, 

“Motivasi adalah faktor inner (batin) berfungsi menimbulkan, mendasari, 

mengarahkan perbuatan belajar.”
78

 Sedangkan Mh. Huzer Usman menjelaskan 

penjelasan motivasi: 

Motif adalah daya dalam diri seseorang yang mendorongnya untuk 

melakukan sesuatu, atau keadaan seseorang atau organisme yang menyebabkan 

kesiapannya untuk memulai serangkaian tingkah laku atau perbuatan. Sedangkan 

motivasi adalah suatu proses untuk menggiatkan motif-motif menjadi perbuatan 

atau tingkah laku untuk memenuhi kebutuhan dan mencapai tujuan, keadaan atau 

kesiapan dalam diri individu yang mendorong tingkah lakunya untuk berbuat 

sesuatu dalam mencapai tujuan tertentu.79 

Hal ini menunjukkan bahwa motivasi secara psikologis muncul karena 

adanya keinginan harapan maupun target-target yang hendak dicapai oleh 

seseorang, sehingga muncul motif yang kuat untuk melakukan sesuatu, termasuk 

dalam melakukan aktivitas belajar. Para ahli sudah lama mengetahui ada kaitan 

yang erat antara motivasi belajar dengan minat belajar yang berimplikasi pada 

keberhasilan pembelajaran. Semakin besar motivasi seorang siswa terhadap 

sesuatu maka semakin besar pula keinginan dan minatnya untuk mempelajari 
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sesuatu tersebut. Sebaliknya pula semakin kecil motivasi seorang siswa terhadap 

sesuatu maka semakin kecil pula keinginan dan minatnya untuk mempelajari 

sesuatu tersebut.
80

 Mandingers sebagaimana dikutip oleh Abu Ahmadi dan Joko 

Tri Prasetya menegaskan bahwa motivasi belajar merupakan bagian dari azas 

didaktik. 
81

 

 Dari kesimpulan  teori diatas yang dimaksud dengan motivasi adalah 

sesuatu yang mendasari keingianan seseorang dalam mewujudkan apa yang 

mereka harapkan sehingga  tujuan yang mereka ingin capai. 

b.  Latar belakang pendidikan pada umumnya 
Rekruitmen mahasiswa di berbagai perguruan tinggi Islam Indonesia 

tidak dibatasi hanya lulusan madrasah dan pondok pesantren. Lulusan sekolah 

umum, seperti SMA atau SMK diberikan kesempatan yang sama untuk 

diterima sebagai mahasiswa di perguruan tinggi Islam, asalkan memenuhi 

syarat untuk diterima sebagai mahasiswa di perguruan tinggi tersebut. 

Masalahnya, tidak ada standar yang berkaitan dengan syarat kemampuan 

berbahasa Arab maupun instrumen yang digunakan untuk mengukur 

kemampuan tersebut. 

 Pada perguruan tinggi Islam di Indonesia dalam penerimaan 

mahasiswa baru, sekalipun kemampuan berbahasa Arab merupakan salah satu 

prasyarat seseorang dapat mengembangkan kemampuan akademisnya untuk 

mempelajari agama Islam. Tidak adanya standar yang baku ini menyebabkan 

perguruan tinggi Islam di Indonesia dapat menentukan syarat yang “ketat” 

dalam penerimaan mahasiswa baru dalam hal kemampuan bahasa Arab, 
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misalnya bisa membaca  kitab-kitab berbahasa Arab, mampu berkomunikasi 

secara lisan atau tulisan dengan menggunakan bahasa Arab, atau telah 

menguasai tata bahasa Arab; juga dapat menentukan standar yang “longgar”, 

misalnya bisa membaca dan menulis aksara Arab atau mampu sekadar 

membaca Al-Qur‟an saja. Apalagi jika perguruan tinggi islam tersebut hanya 

mementingkan kuantitas untuk merekrut mahasiswa baru, tentu syarat yang 

berkaitan dengan kemampuan berbahasa Arab akan lebih dipermudah. 

Walaupun hasil tes kemampuan berbahasa Arab calon mahasiswa tersebut 

sangat tidak memuaskan, tetap saja mereka diterima sebagai mahasiswa di 

perguruan tinggi tersebut. 

1. Problem Eksternal   

  Adapun persoalan eksternal yang bersifat luar yang mempengaruhi tingkat 

kesuksesan  atau kegagalan  diantaranya persepsi bahasa Arab ,kurikulum, dosen, 

media pembelajaran, dan metode pembelajaran akan dibahas sebagai berikut : 

a. Persepsi tentang Bahasa Arab 

Menurut Mustafa moh Nuri Selama ini muncul persepsi yang kurang 

menguntungkan terhadap pembelajaran bahasa Arab yang dianggap sebagai 

bahasa yang sulit dipelajari. H. Mustafa Moh. Nuri mengatakan: “Memang selama 

ini berkembang suatu kesan, bahwa bahasa Arab itu sangat sukar untuk dipelajari 

dan dipahami dengan baik karena memiliki bermacam-macam bentuk kosakata 

dan struktur kalimat yang cukup rumit dan beraneka ragam. Sebenarnya bahasa 

Arab sebagai alat komunikasi dalam kehidupan sehari-hari, tidak jauh berbeda 

apabila dibandingkan dengan bahasa-bahasa lain di dunia. Tapi apabila akan 

berperan sebagai sarana dan alat dalam memahami suatu teks bacaan tertulis, atau 

mengekspresikan ide atau perasaan dalam bentuk karangan, maka akan diperlukan 

suatu kemahiran tersendiri. Tidak cukup dengan mengenal huruf-huruf Arab 



70 
 

 

 

dengan baik lalu seseorang akan dapat membaca teks bahasa Arab dengan benar. 

Lambang atau huruf dalam buku bacaan bahasa Arab, ditulis dengan huruf-huruf 

konsonan, untuk dapat divokalkan dengan benar, harus setelah ada pengenalan 

terhadap struktur kosakata dan fungsi-fungsinya dalam susunan kalimat. Hal ini 

membutuhkan ketekunan dan kesabaran dari setiap peminat mempelajari bahasa 

Arab”
82

 

Menurut Juwairiyah Dahlan bahwa persepsi sulitnya mempelajari bahasa 

Arab muncul karena terdapat perbedaan antara bahasa Arab dengan bahasa 

Indonesia, terutama sistem tata bunyi (fonologi), tata bahasa (nahwu dan saraf), 

perbendaharaan kata (mufradat), susunan kata (uslub), serta tulisannya (imla‟)
83

 

Persepsi ini sebenarnya tidak selamanya benar karena banyak orang 

Indonesia ternyata sanggup mempelajari bahasa Arab dan mampu menggunakan 

bahasa Arab sebagai alat komunikasi lisan maupun tulisan, sekalipun terdapat 

banyak perbedaan antara bahasa Arab dengan bahasa Indonesia. Hal ini 

menunjukkan bahwa faktor-faktor internal dan eksternal lainlah yang 

menyebabkan persepsi tersebut muncul, bukan berasal dari bahasa Arab sendiri. 
84

 

Persepsi ini akhirnya merugikan pembelajaran bahasa Arab karena akan 

memunculkan sikap belajar defensif dan reseptif. Bahasa Arab dipandang sebagai 

matakuliah yang sulit dipahami, beban, dan momok bagi mahasiswa yang 

berpandangan seperti itu.85  
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Dimana stigma meraka bahawa sebelum memulai mempelajari bahasa 

Arab, pelajar sudah mengklaim bahwa bahasa tersebut sangat sulit. Ungkapan-

ungkapan seperti ini menjadi biasa didengar oleh pelajar bahasa asing padahal 

sebenarnya bagaimana pelajar dapat mengetahui bahwa suatu bahasa tertentu itu 

sulit jika belum pernah mempelajarinya. 

Persepsi  yang dimaksud sulit adalah  dimana mereka yang latar belakang 

pendidikannya sejak dari sekolah dasar sampai menengah atas tidak pernah 

belajar bahasa Arab, dan keluarga juga tidak pernah berbicara dengan bahasa 

Arab maka mereka merasa belajar bahasa Arab itu sulit.  

Persepsi bahwa bahasa Arab merupakan bahasa yang sulit dipelajari tentu 

harus diupayakan dihilangkan dari pemikiran masyarakat, khususnya mahasiswa 

dengan menyajikan model pembelajaran menarik, desain pembelajaran yang 

komprehensif, menggunakan metode pembelajaran variatif, dan didukung oleh 

ketersediaan media pembelajaran yang memadai. 

b. Kurikulum bahasa Arab  

Kata kurikulum secara etimologi berasal dari bahasa latin, yaitu curriculae 

yang bermakna jarak yang ditempuh oleh seorang pelajari. Pada waktu itu, 

pengertian kurikulum ialah jangka waktu pendidikan yang harus ditempuh oleh 

mahasiswa untuk memperoleh ijazah. Dengan menempuh suatu kurikulum maka 

mahasiswa dapat memperoleh ijazah sebagai tanda bukti telah menempuh 

pembelajaran tertentu.
86

  

Kurikulum dalam pengertian yang luas bermakna semua kegiatan atau 

semua pengalaman belajar mahasiswa di bawah tanggung jawab sekolah untuk 

mencapai tujuan pendidikan. Dalam konteks pengertian ini, kurikulum tidak 
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dibatasi hanya sejumlah mata pelajaran yang diajarkan kepada mahasiswa, namun 

semua aspek pengalaman belajar mahasiswa yang memengaruhi pendidikannya 

dan menjadi tanggung jawab lembaga pendidikan dipandang sebagai kurikulum.
87

 

Definisi kurikulum secara sempit hanya dibatasi pada program-program 

pembelajaran yang telah didesain secara sistematis. Misalnya definisi kurikulum 

yang dikemukakan oleh Nana Sudjana: 

 kurikulum dipandang/diartikan sebagai program belajar bagi siswa (plan 

for learning) yang disusun secara sistematik, dan diberikan lembaga pendidikan 

tertentu untuk mencapai tujuan pendidikan.
88 

Definisi yang maknanya tidak jauh berbeda dikemukakan dalam pasal 1 

ayat 13 Peraturan Pemerintah R.I. Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar 

Nasional: 

Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, 

isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman 

penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan 

tertentu.
89

 

Kurikulum menjadi pedoman pelaksanaan pembelajaran mengintegrasikan 

berbagai unsur pembelajaran, seperti isi, bahan pembelajaran, alokasi waktu, 

media pembelajaran, strategi pembelajaran, dan evaluasi pembelajaran yang 
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diorientasikan untuk mencapai tujuan pembelajaran, termasuk dalam 

pembelajaran bahasa Arab 

Oemar Hamalik menegaskan bahwa kurikulum atau bahasan pembelajaran 

dirancang dengan memperhatikan tingkat kemampuan mahasiswa dalam 

menyerap bahan pembelajaran tersebut.
90

 Demikian pula halnya dalam 

pembelajaran bahasa Arab akan banyak terhambat apabila kurikulum didesain 

dengan tidak memperhatikan tingkat kemampuan mahasiswa yang belajar bahasa 

Arab. Misalnya, kurikulum bahasa Arab dirancang mengenalkan kaidah-kaidah 

tata bahasa Arab yang rumit dan pelik, sedangkan mahasiswa kebanyakan adalah 

lulusan sekolah umum yang kurang memiliki pengetahuan tentang bahasa Arab 

tersebut. 

Kurikulum yang selama ini diformat oleh para pemegang kebijakan 

pendidikan bahasa Arab sering kali dinilai kurang produktif, terlalu gemuk 

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

oleh mahasiswa. Saratnya materi yang harus dipasok ke dalam sel-sel otak 

mahasiswa, memotivasi para pengajar untuk hanya bertugas sebagai penyampai 

pokok bahasan, sehingga daya kreasi pengajar “tumpul” dalam mengadakan 

pengayaan strategi pembelajaran. Pembelajaran bahasa Arab yang 

diselenggarakan pada gilirannya kemudian hanyalah berpola untuk memindahkan 

isi (content transmission) dari pengajar ke peserta didik, sehingga pembelajaran 

menjadi monoton, satu arah dari pengajar ke mahasiswa (one way 

communication), monolog dan menjemukan
91

 

 

                                                           
90

 Oemar Hamalik, Metoda Belajar dan Kesulitan-Kesulitan Belajar  (Ed. II; Bandung: 

Tarsito, 1982), h. 116. 

91
 Radliyah Zaenuddin, Metodologi dan Strategi Alternatif Pembelajaran Bahasa Arab, 

h.22 



74 
 

 

 

c. Dosen bahasa Arab  

Dosen bahasa Arab merupakan faktor menentukan dalam interaksi belajar 

mengajar karena menjadi sumber belajar utama mahasiswa untuk memahami 

sesuatu, termasuk pada pembelajaran bahasa Arab. Charles Currant sebagaimana 

dikutip oleh Azhar Arsyad mengistilahkan pendidik dalam pembelajaran bahasa 

asing dengan konselor (counselor) atau orang yang tahu (knower), sedangkan 

mahasiswa merupakan kliennya (client). 
92

  

Dosen bahasa Arab harus memiliki kemampuan penguasaan bahasa Arab 

yang baik agar mahasiswa yakin bahwa ia dapat mengajarkan bahasa Arab kepada 

diri mereka. Jika mahasiswa yakin akan hal ini maka mereka akan belajar dengan 

tenang, terpenuhi rasa amannya, serta mudah terpancing berkomunikasi dengan 

dosen bahasa Arab, sehingga mahasiswa akan belajar bahasa Arab dengan baik. 

Apabila dosen bahasa Arab tidak memiliki pengetahuan yang cukup luas tentang 

bahasa Arab maka tentu ia tidak berkompeten dalam mentransfer pengetahuan 

bahasa Arab tersebut. Seorang dosen bahasa Arab yang mahir berbahasa Arab 

juga tidak menjamin mahir mengajarkan bahasa tersebut kepada orang lain. Mahir 

berbahasa Arab adalah satu hal, sedangkan kemahiran mengajarkan bahasa Arab 

adalah hal lain.  

Seorang dosen bahasa Arab minimal memiliki tiga hal untuk mampu 

mengajarkan bahasa Arab, yaitu: kemahiran berbahasa Arab, pengetahuan tentang 

bahasa dan budaya Arab, serta keterampilan mengajarkan bahasa Arab.
93

 

 Ada dosen bahasa Arab yang memiliki pengetahuan bahasa Arab yang 

luas, bahkan terampil dalam membaca literatur berbahasa Arab atau mampu 
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menggunakan bahasa Arab sebagai alat komunikasi sehari-hari, tetapi tidak 

terampil dalam mengajar atau kurang berkemampuan menerapkan metode 

pembelajaran yang variatif dan menarik perhatian mahasiswa. Hal ini 

menyebabkan model pembelajaran bahasa Arab yang ditampilkan dosen tersebut 

terasa membosankan dan kaku, sehingga mahasiswa cenderung menghindari 

belajar bahasa Arab akibat model pembelajaran dosen tersebut. 

d. Metode Pembelajaran Bahasa Arab 

 Metode pembelajaran merupakan suatu pengetahuan tentang cara-cara 

mengajar yang dipergunakan oleh seorang guru atau instruktur.
94

 Metode 

pembelajaran dalam bahasa Arab sangat penting dalam pembelajaran bahasa 

Arab, sehingga dikemukakan oleh Mamud Yunus sebagaimana dikutip oleh Azhar 

Arsyad, bahwa metode lebih penting daripada subtansi. 
95

 Dengan kata lain, 

sekalipun bahan pembelajaran bahasa Arab sudah dirancang sesuai dengan 

kebutuhan mahasiswa yang didukung oleh ketersediaan media pembelajaran yang 

modern, namun jika metode pembelajaran kurang menarik dan tidak variatif maka 

akan menimbulkan gangguan dalam proses pembelajaran bahasa Arab.  

Bahasa Arab bukan hanya “ilmu pengetahuan (science)” yang bisa 

ditransfer hanya dengan memberikan pemahaman kepada mahasiswa tentang 

kosakata atau struktur tata bahasanya, namun bahasa Arab juga merupakan 

“keterampilan (skill)” yang membutuhkan latihan-latihan yang intensif agar 

mahasiswa mampu menggunakan sebagai alat komunikasi lisan atau tulisan, 

sehingga diperlukan berbagai macam metode pembelajaran yang variatif. Ada 
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banyak metode pembelajaran yang dikembangkan saat ini, seperti metode 

gramatika-terjemah (tariqah al-qawa‟id wa al-tarjamah), metode langsung 

(tariqah al-mubasyarah), metode audiolingual (tariqah al-sam‟iyah al-

syafahiyah).
96

 

Bagi seorang tenaga pengajar, wawasan pembelajaran ini sebenarnya 

merupakan garis-garis besar haluan untuk bertindak dalam rangka mencapai 

tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Jadi, seorang tenaga pengajar harus 

paham dan menguasai metode secara total. 

 Jika kegiatan pembelajaran dilakukan tanpa strategi maka sama halnya 

kegiatan tersebut terjadi dan dilakukan tanpa pedoman dan arah yang jelas. 

Akhirnya, target yang telah tersusun dan tertata rapi akan hancur dan tidak 

tercapai sama sekali. Salah satu langkah agar tenaga pengajar dapat memiliki dan 

mengembangkan metode pembelajaran adalah dengan cara menguasai 

pengetahuan yang cukup mengenai hakikat belajar dan mengajar dengan berbagai 

cabang pendekatan yang ada di dalamnya.
97

 

Metode sebenarnya adalah seperangkat cara yang digunakan oleh seorang 

tenaga pengajar dalam menyampaikan ilmu atau transfer ilmu kepada anak 

didiknya yang berlangsung dalam proses belajar dan mengajar atau proses 

pembelajaran. Dari ungkapan tersebut, dapat diambil sebuah kesimpulan umum, 

yaitu ketika seorang tenaga pengajar semakin menguasai metode pembelajaran, 

maka semakin baik pula ia dalam menggunakan metode tersebut. Ketika 

penguasaan tersebut berjalan dengan baik maka semakin baik pula target 

pembelajaran yang ingin dicapai 
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Dengan menguasai metode pembelajaran, seorang tenaga pengajar akan 

semakin terampil dalam menyesuaikan dengan materi pembelajaran. Sehingga, ia 

mudah memilih media dan menerapkannya dalam proses pembelajaran tersebut. 

Jelasnya, apabila tenaga pengajar menguasai metode maka ia dapat memilih 

metode yang bagus, tepat, dan sesuai dengan materi pelajaran, bahan ajar, murid, 

situasi dan kondisi, serta media pembelajaran. Jika hal tersebut terlaksana maka 

hasil dan tujuan dari pembelajaran pun dapat tercapai dengan sangat bagus. Secara 

umum, metode adalah segala sesuatu yang termuat dalam setiap proses 

pembelajaran, termasuk pembelajaran bahasa Arab.
98 

Metode pembelajaran yang terkesan monoton atau kurang variatif dan 

hanya mengandalkan sistem ceramah yang kaku atau terpaku pada buku (text 

book trap) yang hanya menyuruh siswa membaca beberapa halaman tertentu dan 

mengerjakan tugas sering kali menemukan kegagalan karena mahasiswa cepat 

bosan.
99

  

e. Media Pembelajaran Bahasa Arab  

Kata media secara etimologi berasal dari bahasa latin, yaitu medius yang 

bermakna tengah, perantara, atau pengantar.
100

 Media pembelajaran secara luas 

dapat diartikan sebagai semua komponen yang memantapkan kondisi yang 

memungkinkan mahasiswa memperoleh pengetahuan, sikap, dan keterampilan, 

baik orang,bahan, alat, atau kejadian.
101

 Dalam makna yang sempit, media 

pembelajaran bermakna alat bantu yang digunakan dalam proses pembelajaran, 
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baik bersifat audio atau visual yang digunakan dalam rangka komunikasi dan 

interaksi antara pendidik dengan peserta didik dalam proses pembelajaran.
102

 

Media pembelajaran pertama kalinya disebut visual-education (alat peraga 

pandang), kemudian menjadi audio-visual aids (bahan pembelajaran), 

berkembang menjadi audio-visual communication (komunikasi pandang dengar) 

selanjutnya berubah menjadi educational technology (teknologi pendidikan atau 

teknologi pembelajaran) 
103

 

Penggunaan media dalam pembelajaran bahasa bertitik tolak dari teori 

yang mengatakan bahwa totalitas persentase banyaknya ilmu pengetahuan, 

keterampilan, dan sikap yang dimiliki oleh seseorang terbanyak dan tertinggi 

melalui indra penglihat dan pengalaman langsung melakukan pengalaman sendiri, 

sedangkan selebihnya melalui indra pendengar dan indra lainnya.
104

 Media 

pembelajaran yang dapat digunakan dalam pembelajaran bahasa Arab, seperti 

benda-benda asli, patung/permainan, gambar-gambar, peta, chart, papan tulis, 

kartu-kartu, kaset dan tape recorder, OHP (Overhead Projector), televisi dan VCD 

player, laboratorium bahasa, buku teks, dan sebagainya.
105

 

 Ketiadaan atau kekurangan media pembelajaran bahasa Arab akan 

memunculkan problem pembelajaran bahasa Arab yang krusial, antara lain: 

1) Keberadaan media pembelajaran akan mengurangi verbalisme, memperbesar 

perhatian mahasiswa, memberikan pengalaman nyata dalam proses 
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pembelajaran bahasa Arab, membantu pengertian dalam pemaknaan bahasa 

yang diajarkan, serta mengefisienkan waktu pembelajaran.
106

 Semua itu sulit 

tercapai apabila pembelajaran bahasa Arab tidak dilengkapi dengan media 

pembelajaran yang memadai.  

2) Menyulitkan penerapan metode-metode pembelajaran bahasa Arab tertentu 

yang mengharuskan penggunaan media pembelajaran. Misalnya, penerapan 

metode langsung (direct method atau tariqah al-mubasyarah) yang 

membutuhkan banyak media pembelajaran sebagai alat peraga untuk 

mengajarkan kosakata dan kalimat bahasa Arab kepada mahasiswa. 

Ketidaktersediaan atau kekurangan alat peraga sangat menyulitkan 

menerapkan metode langsung.
107

  

Dari uraian tersebut menunjukkan bahwa problematika pembelajaran 

bahasa Arab ini sangat kompleks dan saling berkaitan satu sama lain. Salah satu 

faktor saja yang bermasalah akan memunculkan problem terhadap pembelajaran 

bahasa Arab, sebagaimana yang telah diuraikan sebelumnya. Hal ini tentu 

membutuhkan penanganan yang komprehensif untuk mengatasi problem tersebut 

agar tidak memunculkan gangguan terhadap pembelajaran bahasa Arab. 

C.   Kerangka Konseptual 

Kerangka pikir dalam kajian ini berlandaskan pada asumsi bahwa jika 

penekanan pada  peningkatan pemilahan  mahasiswa  tamatan SMU yang notabne 

belum pernah belajar  bahasa Arab, lebih ditingkatkan maka peningkatan daya 

serap mahasiswa  secara verbal maupun non verbal memahami bahasa Arab akan 
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terjadi peningkatan. Semakin banyak komponen dan infrastruktur penunjang 

proses pembelajaran maka semakin tinggi pula daya serap mahasiswa. Jika  

peningkatan pemilahan antara mahasiswa yang tamatan SMU yang belum pernah 

memahami bahasa Arab dengan mahasiswa yang dari pesantren lebih 

ditingkatkan, serta  proses pemilihan dosen bahasa Arab, teknik mendesain konten 

pembelajaran, media pembelajaran, serta kurikulum dapat dilakukan secara 

maksimal maka terjadi peningkatan animo pada prodi S1 PBA  dan S1 BSA UIN 

Alauddin Makassar. 

 Bertolak dari konsep ini, Untuk lebih jelasnya, perhatikan skema berikut 

ini 

Gambar 1.1 Skema Kerangka Konseptual 

Skema Kerangka Konseptual 

 
Problematika 

Non 

Linguistik 

Solusi/upaya 

Hasil dan Tujuan  

 Linguistik 
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BAB III  

METODE PENELITIAN 

A. Jenis dan Lokasi Penelitian  

1. Jenis Penelitian  

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan 

lapangan (Field Research) yaitu penelitian langsung ke lokasi untuk 

mendapatkan dan mengumpulkan data penelitian yang dilaksanakan di 

lapangan adalah meneliti masalah yang sifatnya kualitatif, yakni; prosedur data 

penelitian yang menghasilkan data diskriptif berupa kata-kata yang tertulis atau 

lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati,sehingga dapat dikatakan 

bahwa penelitian ini bersifat kualitatif. Artinya penelitian ini berlandas pada 

kondisi yang objek dan alami.1 Penelitian kualitatif yang digunakan dalam 

penelitian ini untuk menganalisis dan mengkaji. Problematiaka Pembelajaran 

Bahasa Arab bagi Alumni SMU pada prodi S1 PBA dan S1 BSA UIN 

Alauddin Makassar. 

Metode penelitian deskriptif merupakan istilah umum yang mencakup 

berbagai teknik deskriptif, diantaranya penelitian yang menuturkan, 

menganalisa, dan mengklasifikasi dengan teknik survei, interview, angket, 

observasi atau dengan teknik tes (studi kasus, komperatif, dan lainnya).
2
 

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif dengan menggunakan 

analisis deskriptif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang berusaha 

mendeskripsikan suatu gejala, peristiwa, kejadian yang terjadi sekarang. 

Penelitian deskriptif memusatkan perhatian pada masalah actual
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sebagaimana  adanya pada saat penelitian berlangsung. Melalui 

penelitian deskriptif, peneliti berusaha mendeskripsikan peristiwa dan 

kejadian yang menjadi pusat perhatian tanpa memberikan perlakuan khusus 

terhadap peristiwa tersebut 

2. Lokasi Penelitian 

Lokasi penelitian ini dilaksanakan di kampus II  UIN Alauddin 

Makassar yang berada di jl. H. M. Yasin Limpo No.36  Romangpolong 

Kecamatan Somba Opu kabupaten Gowa Sulawesi Selatan. Kode pos: 92118. 

tepatnya di Prodi S1 PBA  Fakultas Tarbiyah dan Keguruan dan S1 BSA  

Fakultas Adab dan Humaniora 

B.  Pendekatan Penelitian 

Berdasarkan judul penelitian ini membahas masalah pembelajaran 

bahasa Arab, maka ada tiga pendekatan yang dapat digunakan dalam 

penelitian ini, yaitu:  

a. Pendekatan linguistik, yaitu pendekatan yang berusaha melihat 

permasalahan penelitian dari dimensi kebahasaan, dalam hal ini bahasa 

Arab. Bahasa Arab menjadi acuan atau ukuran dalam memilih dan 

memilah data yang dibutuhkan di lapangan. Pendekatan linguistik 

menggunakan teknik penelitian lapangan dan tata istilah yang sesuai 

dengan bahasa yang diselidiki. Metode yang dipakai akan memberikan 

atau menggambarkan struktur dan sistem bahasa yang dipelajari 

sebagaimana adanya. Pertama,pendekatan linguistik dipandang sangat 

relevan dalam kajian tesisini, karena fokus kajiannya menyangkut empat 

keterampilan berbahasa yakni kemahiran menyimak, berbicara, membaca 

dan menulis. Dengan demikian tentu saja setiap orang yang mempelajari 
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bahasa arab akan belajar unsur-unsur bahasa yang dibahas dalam 

linguistik, yaitu: fonologi  (علم اأطصوات )  morfologi  (علم الصرف ) 

Sintaksis  (علم النحو)  semantik (علم الدلالة) Melalui pendekatan ini diarahkan 

kepada para pengajar (dosen) bahasa Arab memahami barbagai problem 

peserta didik dalam proses pembelajaran bahasa Arab. 

b. Pendekatan pedagogis, yaitu pendekatan yang berusaha melihat 

permasalahan penelitian dari sudut pandang pendidikan  pendekatan 

pedagogis ini digunakan untuk mempertimbangkan aspek manusia 

dalam-dalam pembelajaran bahasa Arab dihubungkan dengan dunia 

pendidikan, khusunya peserta didik, dengan kata lain bahwa teori-teori 

pendidikan menjadi sebuah sintesis terhadap kegiatan pembelajaran 

bahasa Arab S1 PBA dan S1 BSA UIN Alauddin Makassar  

Dengan demikian, pendekatan penelitian ini dapat disebut sebagai 

pendekatan multidisipliner. Oleh karena itu, diharapkan dapat menghasilkan 

temuan-temuan penelitian yang dapat dipertanggung jawabkan secara 

akademis, dan juga dapat memberi masukan kepada para penentu kebijakan 

dalam pengembangan pembelajaran bahasa mahasiswa S1 PBA dan S1 BSA 

UIN Alauddin Makassar. 

C. Data dan Sumber 

Arikunto mengatakan bahwa yang dimasud dengan sumber data dalam 

penelitian adalah subyek darimana data tersebut diperoleh.
1
 

Adapun sumber data yang diambil dalam penelitian ini adalah sunber 

data utama yang berupa kata-kata dan tindakan serta sumber data tambahan 

                                                           
1 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendidikan Praktek , h. 1 
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yang berupa dokumen-dokumen. Sebagaimana menurut Lofland dalam Lexi 

J. Moleong.  

1. Sumber data utama  (primer ) 

Yang dimaksud data primer adalah sumber data yang langsung 

memberikan 

 data kepada pengumpul data Sumber data yang diambil peneliti melalui 

observasi dan wawancara. Sumber data tersebut meliputi: 

a. Ketua  Prodi / Sekertaris  S1 PBA  

b. Ketua  Prodi / Sekertaris  S1 BSA 

c. Dosen  Prodi S1 PBA 

d. Dosen  Prodi S1 PBA 

e. Mahasiswa S1 PBA  

f. Mahasiswa S1 BSA  

2. Sumber data tambahan ( Sekunder ) 

Yang dimaksud sumber data tambahan adalah (sekunder) sumber yang 

tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data yakni lewat orang 

lain atau lewat dokumen.5 Sedangkan sumber data tambahan atau sumber 

tertulis yang digunakan olehpeneliti dalam penelitian ini adalah terdiri atas 

dokumen –dokumen sebgai berikut : 

a. Sejarah berdirinya Prodi S1  PBA dan S1 BSA 

b. Lokasi Prodi S1  PBA dan S1 BSA 

c. Tenaga Edukatif dan Non Edukatif  pada Prodi S1  PBA dan S1 BSA 

d. Berdasarkan uraian tersebut, maka sumber data utama yang menjadi 

kunci ( key informan ) dalam penelitian ini adalah ketua prodi / Sekertaris 

S1 PBA dan S1 BSA UIN Alauddin Makassar beliaulah yang 

memberikan pengarahan kepada peneliti dalam pengambilan sumber data 
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dan memberikan rekomendasi kepada informan lainya seperti para dosen 

ketua prodi / Sekertaris S1 PBA dan S1 BSA UIN Alauddin Makassar 

juga telah memberikan rekomendasi terhadap mahasiswa serta staf-staf 

lainnya. Sehingga semua data yang diperlukan peneliti terkumpul sesuai 

dengan kebutuhan penelitian ini. 

D. Teknik Pengumpulan Data 

Ada tiga teknik pengumpulan data yang digunakan peneliti dalam 

penelitian ini adalah:  

1. Observasi 

Observasi dalam arti luas dapat diartikan sebagai upaya seorang 

peneliti secara terus-menerus melakukan pengamatan atas perilaku 

seseorang. Verdasarkan definisi di atas, maka dalam rangka 

mengumpulkan data awal, peneliti secara langsung mencari data di 

lapangan. 

Pengertian observasi adalah pengamatan dan pencatatan secara 

sistematis terhadap gejala-gejala yang diteliti. Dalam pengertian 

observasi di atas dapat dipahami bahwa yang dimaksud dengan observasi 

adalah teknik pengumpulan data yang digunakan untuk menghimpun 

data penelitian melalui pengamatan dan pengindraan.  

Peneliti menilai sudah cukup dengan melakukan observasi non 

partisipatif dalam penelitian ini dengan cara melihat dan mengamati 

tanpa ikut berpartisipasi langsung dalam kegiatan pembelajaran bahasa 

Arab. Semua data baik kata-kata maupun perilaku yang diperoleh melalui 

peng- amatan dicatat dalam buku catatan pengamatan lapangan. Dengan 

pengamatan berperan serta tersebut diharapkan akan diperoleh temuan-

temuan yang berkaitan dengan fokus masalah penelitian. Hasil 
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pengamatan ini juga dapat digunakan untuk memperoleh informasi-

informasi yang mendukung atau menolak informasi-informasi yang 

diperoleh melalui teknik pengumpulan data yang lain. 

2. Wawancara 

Wawancara adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan 

penelitian dengan cara tanya jawab antara pewawancara dengan orang 

yang diwawancarai, dimana kedua pihak tersebut terlibat dalam 

kehidupan sosial. Wawancara terdiri atas wawancara terbuka atau tak 

berstruktur dan wawancara berstruktur atau wawancara tertutup.2 Jenis 

wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara 

terbuka tak berstruktur. Maksudnya, dalam setiap wawancara, peneliti 

tidak menggunakan instrumen yang terstandar, namun sebelum peneliti 

melakukan wawancara terlebih dahulu dipersiapkan garis-garis besar 

pertanyaan yang disusun berdasarkan fokus dan masalah penelitian. 

Garis- garis besar pertanyaan tersebut akan berkembang di kancah 

peneliti. 

Aspek-aspek yang menjadi fokus wawancara adalah pendapat, 

persepsi, pengetahuan, pemahaman dan pengalaman dosen bahasa Arab, 

mahasiswa, dan pelaku pendidikan lainnya yang berkaitan dengan 

pembelajaran bahasa Arab di  Prodi S1 PBA dan S1 BSA UIN Alauddin 

Makassar. 

3. Dokumentasi  

Teknik pengumpulan data berikutnya yang digunakan peneliti ialah 

teknik dokumentasi. Teknik dokumentasi ialah pengambilan data melalui 

                                                           
2
 Sanapiah Faisal, Format-Format Penelitian Sosial, (Jakarta: PT. Raja Grafindo 

Persada, 2003), h. 133. 
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dokumen-dokumen. Sekalipun ada pernyataan bahwa data-data yang 

dikumpulkan dengan teknik dokumentasi cenderung bersifat data 

sekunder, namun tetap dibutuhkan karena dapat melengkapi data yang 

dikumpulkan dengan teknik observasi dan teknik wawancara yang 

bersifat data primer atau dari pihak pertama. Jadi tidak dapat diartikan 

bahwa data sekunder tidak diakui penggunaannya dalam suatu penelitian 

Dokumen yang dijadikan sumber data dalam penelitian ini antara lain; 

a) Dokumen kepegawaian yang memuat tentang latar belakang atau 

riwayat pendidikan dosen, disiplin ilmu dan keahliannya, riwayat 

pekerjaan;  

b) dokumen-dokumen rencana pembelajaran dan satuan pembelajaran; 

c) laporan akademik dosen; 

d) kurikulum dan silabi mata pelajaran;  

e) dokumen-dokumen kegiatan yang berkaitan dengan pembelajaran 

bahasa Arab S1 PBA dan S1 BSA UIN Alauddin Makassar. 

E.  Instrumen Penelitian 

Instrument penelitian merupakan alat yang digunakan dalam 

mengumpulkan data lapangan. Dalam penelitian kualitatif yang menjadi 

instrumen atau alat penelitianadalah peneliti sendiri. Peneliti sebagai human 

instrument, berfungsi menetapkan fokus penelitian, memilih informan 

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

analisis data, menafsirkan dan membuat kesimpulan atas temuannya 
3
 

Selanjutnya instrumen yang diartikan sebagai alat bantu merupakan 

saranayang dapat diwujudkan dalam bentuk benda yakni panduan observasi 

                                                           
3
Abuddin Nata, Metode Studi Islam (Cet. XVII; Jakarta: Raja Grafindo Persada, 

2010), h. 306. 
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(observationsheet atau observation schedule), pedoman wawancara (interview 

guid) dan acuan dokementasi.
4
 

1. Panduan observasi adalah alat bantu yang dipakai sebagai pedoman 

pengumpulan data pada proses penelitian 

2. Pedoman wawancara adalah alat bantu berupa daftar-daftar pertanyaan 

yang dipakai dalam mengumpulkan data. 

3. Data dokumentasi adalah catatan peristiwa dalam bentuk tulisan 

langsung, 

4. instrument penilaian, foto kegiatan pada saat penelitian. 

F. Analisis Data 

Kata data berasal dari bahasa Inggris yang merupakan jamak dari 

datum data dapat diartikan sebagai fakta atau keterangan yang akan diolah 

dalam kegiatan penelitian.5 

Data merupakan upaya mencari dan menata secara sistematis catatan 

catatan hasil observasi, wawancara, dan lainnya untuk meningkatkan 

pemahaman peneliti tentang kasus yang diteliti dan menyajikan sebagai 

temuan. Analisis data dilakukan dalam upaya mencari makna.6 

Berdasarkan hal di atas, maka analisis data dalam penelitian ini adalah 

proses mencari dan menata data mengenai pembelajaran bahasa Arab di S1 

PBA dan S1 BSA UIN Alauddin Makassar. secara sistematis. Hal ini 

didasarkan kepada hasil observasi, wawancara dan dokumentasi untuk 

selanjutnya menelaah upaya dan pelaksanaan yang telah dilakukan. Selain 

                                                           
4 Ridwan, Skala Pengukuran Variabel-variabel Penelitian (Bandung: Alfabeta, 

2005), h. 25-26 . 
5
 Ahmad Tanzeh, Pengantar Metode Penelitian, (Yogyakarta: Teras, 2009), h. 54. 

6
 Noeng Muhajir, Metodologi Penelitian Kualitatif , (Yogyakarta: Rake Sarasin, 

1996), h. 67. 
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itu, kendala yang dihadapi dan solusi yang perlu ditempuh serta dampak 

pembelajaran bahasa Arab S1 PBA dan S1 BSA UIN Alauddin 

Makassar,baik dalam aspek ketenagaan maupun dalam aspek proses 

pembelajaran.  

Data dalam penelitian ini pada hakekatnya berwujud kata-kata, 

kalimat-kalimat, atau paragraf-paragraf dalam bentuk narasi yang 

mendeskrip- sikan mengenai situasi, peristiwa, interaksi, pernyataan 

pandangan atau pendapat dan perilaku dari subjek penelitian sebagaimana 

terangkum dalam catatan lapangan, transkrip wawancara, dan catatan 

dokumentasi dari lapangan penelitian. Berdasarkan wujud dan dan sifat data 

sebagaimana telah dikemuka- kan, maka analisis data yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah teknik deskriptif yang dilakukan melalui tiga 

alur kegiatan yaitu:  

1.  Reduksi  

Reduksi data yaitu suatu proses pemilihan, pemusatan perhatian 

pada penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data kasar yang 

muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan. Reduksi data 

berlangsung secara terus menerus selama penelitian berlangsung.7 

Selama pengumpulan data, peneliti selalu membuat ringkasan, 

mengkode, menelusuri tema, membuat gugus. Reduksi data merupakan 

bentuk analisis untuk menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, 

membuang data yang  tidak perlu, dan mengorganisasi data sedemikian 

rupa sehingga kesimpulan akhir dapat ditarik dan diverifikasi. 

Tahap reduksi ini adalah tahap awal dalam analisis data yang 

dilakukan dengan tujuan untuk mempermudah peneliti dalam memahami 

                                                           
7
 Noeng Muhajir, Metodologi Penelitian Kualitatif, h. 67. 
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data yang telah diperoleh. Reduksi data dilakukan dengan memilih dan 

menyeleksi setiap data yang masuk dari hasil observasi, wawancara, dan 

dokumentasi, kemudian mengolah dan memfokuskan semua data mentah 

agar lebih bermakna.Dalam hal ini, data tentang hasil 

pengamatan/observasi dan  wawancara  Prodi S1 PBA dan S1 BSA  

2. Penyajian data 

Penyajian data adalah proses penyusunan informasi secara 

sistematik dalam rangka memperoleh kesimpulan sebagai temuan 

penelitian. Penyajian data dimaksudkan agar memudahkan bagi peneliti 

untuk melihat gambaran secara keseluruhan atau bagian-bagian tertentu 

dari penelitian. 

Penyajian data dalam penelitian ini menggunakan uraian naratif, 

berdasarkan hasil wawancara, observasi dan studi dokumentasi. Data 

yang disajikan berdasarkan temuan di lapangan penelitian yang berkaitan 

dengan metodologi pembelajaran bahasa Arab S1 PBA dan S1 BSA UIN 

Alauddin Makassar yang meliputi pendekatan, metode dan teknik yang 

diterapkan di dalam pembelajaran bahasa Arab.  

3. Penarikan kesimpulan atau verifikasi.  

Penarikan kesimpulan ini dilakukan setelah kegiatan analisis data 

yang berlangsung di lapangan maupun setelah selesai di lapangan. Selain 

itu penarikan kesimpulan ini harus berdasarkan analisis data. Baik yang 

berasal dari catatan lapangan, observasi, dokumentasi, dan lainnya yang 

didapat dari hasil penelitian di lapangan.8 

                                                           
8
 Ahmad Tanzeh dan suyetno, Dasar-Dasar Penelitian, (Surabaya: Elkaf, 2006), h. 

17. 
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Penarikan kesimpulan adalah kegiatan untuk membangun 

konfigurasi yang utuh dari data yang telah terkumpul untuk memperoleh 

makna. Dengan demikian kesimpulan yang akan ditarik setelah 

melakukan reduksi data dan penyajian data dalam penelitian ini, adalah 

suatu konfigurasi yang utuh tentang pembelajaran bahasa Arab S1 PBA 

dan S1 BSA UIN Alauddin Makassar. dari aspek pemahaman dan 

aplikasi metodologinya. Ketiga cara tersebut saling berkaitan dan 

merupakan alur kegiatan analisis dan interpretasi data dalam rangka 

memperoleh makna. 

Dalam menganalisis data ini, digunakan teknik analisis deskriptif 

kualitatif dimana teknik ini penulis gunakan untuk menggambarkan, 

menuturkan, melukiskan serta menguraikan data yang bersifat kualitatif yang 

telah peneliti peroleh dari hasil metode pengumpulan data. Adapun langkah 

yang digunakan peneliti dalam menganalisisa data yang telah di peroleh dari 

berbagai sumber tidak jauh beda dengan langkah-langkah analisa data di atas, 

yaitu: 

1. Mencatat dan menelaah seluruh hasil data yang diperoleh dari berbagai 

sumber, yaitu dari wawancara, observasi dan dokumentasi. Selanjutnya 

merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal 

yang penting mencari tema dan polanya dan membuang yang tidak 

perlu, agar sesuai dengan rumusan masalah. Adapun yang dirangkum, 

dan hal-hal yang pokok/penting diantarannya yang menjadi faktor 

penghambat dan pendukung dalam pembelajaran bahas Arab  prodi S1 

PBA dan S1 BSA UIN Alauddin Makassar.  

2. Setelah mereduksi data, maka langkah selanjutnya adalah men-display-

kan data. Penyajian datanya dalam bentuk transkip dan teks agar 
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memudahkan untuk memahami apa yang terjadi dan merencanakan 

kerja selanjutkan berdasarkan apa yang dipahami tersebut. Adapun 

rencana selanjutnya yang dilakukan adalah mendiskripsikan data yang 

baku untuk sebuah karya ilmiah yaitu menuangkan tulisan dalam 

bentuk karya ilmiah yang dapat dipertanggung jawabkan. 

3. Setelah men-display-kan/menyajikan data dalam bentuk transkip dan 

teks, menarik sebuah kesimpulan dari teman yang ada,. Baik berupa 

deskripsi atau gambaran suatu subjek yang sebelumnya masih remang-

remang atau gelap sehingga setelah penelitian menjadi jelas dan dapat 

berupa hubungan kausal atau interpretatif, hipotesis, atau teori. Untuk 

mengetahui problematika pembelajaran bahasa Arab  Prodi S1 PBA dan 

S1 BSA UIN Alauddin Makassar. metode pengolahan data penelitian 

akan diolah secara deskriptif kualitatif yang selalu digunakan dalam 

konteks penelitian evaluasi, penelitian paedagogik dan penelitian 

tindakan.  

Sedangkan dalam menganalisis data, penulis menggunakan metode 

analisis deskriptif induktif, deduktif dan komparatif. Deskriptif induktif 

adalah pembahasan diawali dari penelusuran yang bertitik tolak dari 

pengamatan yang bersifat khusus kemudian menarik kesimpulan yang 

bersifat umum.Deduktif adalah untuk memperoleh data yang selektif, teknik 

analisis data yang penulis gunakan adalah model interaktif, yaitu 

a. Penyajian Data (Display data) 

Agar data yang telah direduksi mudah dipahami baik oleh peneliti 

maupun 
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orang lain, maka data tersebut perlu disajikan. Adapun bentuk penyajiannya 

adalah dalam bentuk naratif deskriptif (pengungkapan secara tertulis).
9

 

Tujuannya adalah memudahkan dalam mendeskripsikan suatu peristiwa, 

sehingga memudahkan untuk mengambil kesimpulan. 

b. Penarikan kesimpulan dan Verifikasi 

Penarikan kesimpulan, yakni merumuskan kesimpulan dari data-data 

yang sudah direduksi dan disajikan dalam bentuk naratif deskriptif. Penarikan 

kesimpulan tersebut dilakukan dengan pola induktif, yakni kesimpulan umum 

yang ditarik dari pernyataan yang bersifat khusus.
10

 Dalam hal ini, peneliti 

mengkaji sejumah data spesifik mengenai masalah yang menjadi objek 

peneltian, kemudian membuat kesimpulan secara umum. Selain 

menggunakan pola induktif, peneliti juga menggunakan pola deduktif, yakni 

dengan cara menganalisis data yang bersifat umum kemudian mengarah 

kepada kesimpulan yang bersifat lebih khusus, kemudian peneliti 

menyusunnya dalam kerangka tulisan yang utuh. 

G.  Pengujian keabsahan data 

Proses keabsahan data dilakukan untuk memberikan gambaran mengenai 

kebenaran data yang penulis temukan di lapangan. Keabsahan data kualitatif 

harus dilakukan sejak awal pengambilan data, yaitu sejak melakukan reduksi 

data, display data dan penarikan kesimpulan atau verifikasi.Uji keabsahan 

data meliputi kredibilitas data (validitas internal), transferability (validitas 

eksternal), dependability (reliabilitas), comfirmability (objektivitas), dan 

triangulasi
11

 

                                                           
9
Sugiyono,Metode Penelitian Pendidikan, Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan 

R&D, h.249.  
10 Muhammad Arif Tiro, Masalah dan Hipotes Penelitian Sosial-Keagamaan (Cet.I; 

Makassar: Andira Publisher, 2005), h. 95. 
11 Djam‟an Satiri dan Aan Komariah, Metodologi Penelitian Kualitatif  (Cet. III; 

Bandung: Alfabeta, 2011), h. 164. 
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1. Uji Credibility 

Untuk menguji kredibilitas atau kepercayan terhadap data hasil penelitian 

kualitatif dilakukan dengan perpanjangan pengamatan, peningkatan 

ketekunan dalam penelitian, triangulasi, menggunakan bahan referensi dan 

mengadakan memberchek. Untuk menguji kredibilitas data dalam penelitian 

kualitatif dilakukan dengan: 

a. Perpanjangan pengamatan, ini dilakukan dengan cara mengecek 

kembali apakahdata yang telah diberikan selama ini merupakan data 

yang sudah benar atau tidak.Bila data yang diperoleh selama ini setelah 

dicek kembali pada sumber data asli atau sumber data lain ternyata 

tidak benar, maka dilakukan pengamatan lagi yang lebih luas dan 

mendalam sehingga diperoleh data yang pasti kebenarannya. 

b. Meningkatkan ketekunan, berarti melakukan pengamatan secara lebih 

cermat dan berkesinambungan. Dengan cara tersebut maka kepastian 

data dan urutan peristiwa dapat direkam secara pasti dan sistematis, 

dengan meningkatkan ketekunan, maka dapat dilakukan penelitian 

kembali apakah data yang ditemukan itu sudah sah atau tidak. 

Demikian juga dengan meningkatkan ketekunan, maka dapat 

dideskripsikan data yang akurat dan sistematis tentang manajemen 

pembelajaran. 

c. Triangulasi digunakan sebagai teknik pemeriksaan keabsahan data yang 

memanfaatkan sesuatu yang lain diluar data yang diperoleh untuk 

keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data tersebut. 

Triangulasi dalam pengujian kredibilitas ini diartikan sebagai 

pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara, dan 

berbagai waktu. 



95 
 

 
   
 

Triangulasi yang dilakukan pada penelitian ini ada tiga bentuk, yaitu: 

1) Triangulasi sumber, digunakan untuk menguji kredibilitas data yang 

dilakukan dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui 

beberapa sumber. 

2)  Triangulasi teknik, digunakan untuk menguji kredibilitas data yang 

dilakukan dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama 

dengan teknik yang berbeda, misalnya data yang diperoleh dari 

informan dengan wawancara dicek kembali melalui observasi, 

dokumentasi ataupun pertanyaan ulang. 

3)  Triangulasi waktu yang juga mempengaruhi kredibilitas data. Data 

yang dikumpulkan dengan teknik wawancara di pagi hari pada saat 

narasumber masih segar belum banyak masalah akan memberikan 

data yang lebih valid sehingga lebih kredibel. Untuk itu, dalam 

rangka pengujian kredibilitas data dapat dilakukan dengan cara 

melakukan pengecekan dengan wawancara, observasi atau teknik lain 

dalam waktu atau situasi yang berbeda. 

4)  Menggunakan bahan referensi, yakni bahan yang mendukung untuk 

membuktikan data yang telah ditemukan. Sebagai contoh data hasil 

wawancara perlu didukung dengan rekaman wawancara. Dalam 

laporan penelitian, sebaiknya data-data yang dikemukakan perlu 

dilengkapi dengan foto-foto atau dokumen autentik, sehingga 

menjadi lebih dapat dipercaya. 

5)  Mengadakan memberchek, yakni pengecekan data yang diperoleh 

dari pemberi data. Tujuan memberchek adalah untuk mengetahui 
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seberapa jauh data yang diperoleh sesuai dengan apa yang diberikan 

oleh pemberi  data 
12

 

2. Uji Transferability 

Uji Transferability yang dimaksud adalah hasil penelitian yang 

didapatkan 

dapat diaplikasikan oleh pemakai penelitian.Penelitian ini memperoleh 

tingkat yang lebih tinggi bila para pembaca laporan memperoleh gambaran 

dan pemahaman yang jelas tentang konteks dan fokus penelitian. 

3. Uji Dependability 

Dependability dilakukan dengan audit trail berupa komunikasi dengan 

pembimbing dan pakar lain dalam bidang guna membicarakan permasalahan 

permasalahan yang dihadapi dalam penelitian yang terkait dengan data yang 

harus 

dikumpulkan. 

4. Uji Confirmability 

Confirmability dilakukan untuk menguji hasil penelitian dan dikaitkan 

dengan proses penelitian yang dilakukan. Bila hasil penelitian merupakan 

fungsi dari proses penelitian yang dilakukan, amak penelitian tersebut telah 

memenuhi standar confirmability. Dalam penelitian, jangan sampai proses 

tidak ada, tetapi hasilnya ada. 

 

 

 

                                                           
12

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

275. 
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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

A. Profil Lokasi Penelitian 

1.  Prodi S1 PBA  

Program Studi Pendidikan Bahasa Arab Fakultas Tarbiyah dan 

Keguruan UIN Alauddin Makassar bediri sejak tahun 1964, bersamaan 

dengan berdirinya Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Alauddin Makassar. 

Nama program studi pada saat itu adalah Program Studi Bahasa Arab yang 

berada di bawah naungan Fakultas Tarbiyah IAIN Alauddin Ujung Pandang. 

Dasar pendirian program studi ini yaitu Surat Keputusan Menteri Agama  No: 

91 Tahun 1964 tertanggal 7 November 1964 tentang Penegerian Fakultas 

Tarbiyah Universitas Muslim Indonesia Makassar menjadi Fakultas Tarbiyah 

Institut Agama Islam Negeri al-Jami‟ah Tjabang Makassar. Fakultas Tarbiyah 

ini membina dua jurusan/prodi yakni Program studi Pendidikan Agama Islam 

dan Program Studi Bahasa Arab .  Pada tahun 1999 dilakukan pembaharuan 

Program Studi berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan 

Kelembagaan Agama Islam No. E/50/1999 tentang Penyelenggaraan Jurusan 

dan Program Studi pada Institut Agama Islam Negeri Alauddin Ujung 

Pandang, maka Program Studi Bahasa Arab menjadi Jurusan Pendidikan 

Bahasa Arab dengan program studi Metodologi Pengajaran Bahasa Arab. 

Perpanjangan izin operasional Jurusan Pendidikan Bahasa Arab yang terakhir 

terbit pada tahun 2009 berdasarkan Surat Keputusan Direktur Jenderal 
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Pendidikan Islam Nomor:Dj.I/197/2009 tentang Perpanjangan Izin 

Penyelenggaraan Program Studi pada Perguruan Tinggi Agama Islam Negeri 

(PTIAIN).19328487. 

Pada tahun 2014, pada Jurusan Pendidikan Bahasa Arab  dilakukan 

akreditasi dan memperoleh nilai akrediatasi B (dengan nilai 356 berdasarkan 

SK BAN-PT No: 176/SK/BAN-PT/Akred/S/VI/2014) kurang dari 4 point 

untuk mendapatkan nilai akreditasi A. Pengelola bertekad untuk  reakreditasi 

berikutnya (rencananya tahun 2018) Jurusan Pendidikan bahasa Arab harus 

memperoleh nilai A. itulah sebabnya, pembenahan Jurusan menuju 

akrediatasi A  tidak henti-hentinya dilakukan. Dan kegiatan-kegiatan yang 

akan dilakukan ke depan berbasis borang akreditasi. 

2. Jurusan bahasa dan sastra Arab  

Berdiri seiringan dengan berdirinya Fakultas Adab IAIN Alauddin 

Makassar berdasarkan Surat Keputusan Menteri Agama R.I Nomor 148 

Tahun 1967 tanggal 23 Nopember 1967. Pada masa awal berdirinya, Jurusan 

Bahasa dan Sastra Arab dipimpin oleh H. Mustafa M Nuri, LAS sekaligus 

merangkap sebagai pembantu dekan Fakultas Adab. 

Pada tanggal 15 Juli 1968, rektor IAIN Alauddin Makassar sekaligus 

sebagai dekan Fakultas Adab menyerahkan jabatan dekan kepada H. Mustafa 

M Nuri, LAS berdasarkan Surat Keputusan Rektor IAIN Alaudiin Makassar 

Nomor: 10 Tahun 1968, tanggal 15 juli 1968. Kemudian berdasarkan Surat 

Keputusan Menteri Agama R.I Nomor: BV/3-6/852, tanggal 17 Pebruari 

1968, H. Mustafa M Nuri, LAS dikukuhkan sebagai dekan Fakultas Adab. 

Fakultas Adab pada awal berdirinya berkantor pada salah satu ruangan 

kuliah Universitas Muslim Indonesia di Jalan Kakatua Makassar. Sedangkan 
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untuk kegiatan perkuliahan dipergunakan gedung Bioskop A.A di Jalan 

Timor. Selanjutnya Fakultas Adab memindahkan semua kegiatan di Jalan 

Sumba No. 44, dan setelah IAIN Alauddin menempati kampus Gunung Sari 

di Jalan Gowa Raya (Jalan Sultan Alauddin sekarang), Fakultas Adab ikut 

juga pindah ke kampus IAIN Alauddin di Gunung Sari itu dengan dua jurusan 

yaitu: Jurusan Bahasa dan Sastra Arab dan Jurusan Sejarah dan Kebudayaan 

Islam. 

B. Pelaksanaan Pembelajaran Bahasa Arab Prodi S1 PBA dan S1 BSA 

1. Pembelajaran  bahasa Arab  Prodi PBA 

a) Istimā 

Peneliti bertanya kepada salah satu dosen prodi  S1 PBA  maharah  

Istima‟a  tentang bagaimana proses pembelajaran mata kuliah maharah  

istima‟a, beliau mengatakan  : 

“Menyiapkan RPS yang ingin disampaikan kemudian kemudian 

memberikan salah satu materi rekaman audio  seperti :  ،في الدطعم، في الفندق
 نحن نعيش

kemudian mahasiswa menyimak  dan menuliskan apa yang didengarkan 

kemudian saya biasanya memberikam kosa kata yang  jarang di ketahui 

kemudian mahasiswa naiksecara bergiliran untuk menyampaikan hasil  

dari  menyimak mereka 
1
  

Peneliti bertanya kembali apakah uztazd mengetahui di dalam kelas 

ustazah ada mahasiswa yang alumni SMU? 

“ iya saya mengetahui”  

Kemudian peneliti bertanya lagi tentang  apakah  ada perlakuan khusus 

yang dilakukan oleh  ustad  terhadap mahasiswa yang  berlatar belakang 

                                                           
1
 Azizul Hakim , dosen pengajar di jurusan pendidikan bahasa Arab maharah 

Istima‟a,  wawancara ( 17 November 2023) 
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SMU  terhadap proses pembelajran maharah istima‟a pada  S1 BSA 

informan mengatakan 

“ kalau perlakuan khusus tidak ada karena saya mengajarkan  sesuai 

dengan kurikulum yang berlaku  namun biasanya  untuk mahasiswa 

yang alumni SMU  saya  biasa memberikan motivasi untuk belajar 

terus-menerus sehingga  bisa  memahami bhasa arab setidaknya hanya 

dasar-dasarnya dahulu
2
 

b) Qawaid dan imlā‟ 
 

Selanjutnya peneliti bertanya kepada   dosen  PBA pengajar  Qawaid dan 

imlā  bagaimana proses pembelajaran   informan mengatakan: 

 “Diawal perkuliahan saya sudah membagikan  RPS dan buku- buku 

dalam bentuk pdf   dan memberikan judul makalah 13 untuk 13 

kelompok  kemudian dipresentasikan didalam kelas kemudian 

memberikan mahasiswa kesempatan untuk  tanya jawab  kemudian 

pemakalah perlu menguasai materi sebelum di presentasikan  setelah 

mereka presentasi saya ikut serta menjawab pertayaan serta 

menambahkan  materi yang tidak di jelaskan oleh pemateri dan 

mengoreksi jika ada materi yang keliru baik dari makalah serta 

penulisan KTI dalam makalah tersebut  kemudian mengingatkan 

kembali materi yang akan dipresentasikan pekan depan ”
3
 

Peneliti bertanya kembali apakah uztadz mengetahui di dalam kelas 

ustadz ada mahasiswa yang alumni SMU?  

“iyya selalu ada” karena  pada masa perekrutan semua yang alumni SMU 

dan pesantren digabungkan dalam satu kelas. 

Kemudian peneliti bertanya apakah ada perlakuan khusus yang 

dilakukan oleh  ustazah terhadap mahasiswa yang  berlatar belakang SMU  

                                                           
2
 Azizul Hakim , dosen pengajar di jurusan pendidikan bahasa Arab maharah 

Istima‟a,  wawancara ( 17 November 2023) 
3
 Abd Rahim , dosen  pengajar  Arab  Qawaid dan imlak   di jurusan Pendidikan 

bahasa Wawancara ( 11 Desember 2023) 
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bagaimna proses pembelajran insya pada prodi dan PBA  informan 

mengatakan : 

“ tidak ada” 

Dalam proses pembelajaran qawaid dan imlā penulis meyimpulkan 

proses pelaksanaan pembelajaran bahasa Arab bagi alumni SMU para dosen 

mengajarkan sesuai materi dan kurikulum yang sudah ada. sehingga 

mahasiswa yang alumni SMU merasa  sukar untuk memahami materi tersebut 

dan para dosen juga tidak memiliki perlakuan khusus kepada mahasiswa yang 

alumni SMU misalnya  penambahan  pembelajaran di luar jam mengajar. 

c) Muhadatsa 

Peneliti memberikan pertanyaan mengenai bagaiman proses pembelajaran  

muhadatsa pada prodi S1 PBA? informan mengatakan : 

“pertama – tama saya mempersiapkan materi berupa dialog  dan 

menetapkan topic yang akan saya sajikan materi yang biasa saya 

ajarkan misalnya : المحادثة بين الطالب    kemudian mahasiswa mengulang 

kembali materi yang  sudah di ajarkan kemudian   saya menyuruh salah 

satu  mahasiswa untuk naik dan memaparkan hasil dari materi tersebut 

dengan berdialog atau bercakap-cakap kemudian saya memperhatikan 

cara pengucapan makharaj huruf  kemudian memperbaiki jika ada yang 

salah”
4
 

 

Peneliti bertanya kembali apakah uztadz mengetahui di dalam kelas 

ustadz ada mahasiswa yang alumni SMU?  

“ iyya saya tahu karena  dalam satu kelas tidak semuanya dari alumni 

pesantren”
5
 

                                                           
4
 Wahyudin, selaku dosen pengajar  muhadastsa di jurusan  pendidikan bahasa Arab, 

Wawancara ( 20 November 2023) 
5
 Wahyudin, selaku dosen pengajar  muhadastsa di jurusan  pendidikan bahasa Arab, 

Wawancara ( 13  Desember 2023) 
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Kemudian peneliti bertanya apakah ada perlakuan khusus yang dilakukan 

oleh  ustadz terhadap mahasiswa yang  berlatar belakang SMU  bagaimana 

proses pembelajran insya pada prodi dan PBA  informan mengatakan: 

“ iyya saya memiliki perlakuan khusus bagi Alumni SMU dengan 

memberikan kosa kata  yang paling  mudah dihapal”
6
 

Dalam proses pembelajaran Muhadastsa   penulis meyimpulkan proses 

pelaksanaan pembelajaran bahasa Arab bagi alumni SMU  belum  berjalan 

dengan baik dikarenakan masih banyak para dosen mengajarkan sesuai materi  

yang ada di kurikulum dimana kurikulum yang sedang berjalan saat ini 

dianggap sulit karena materi dianggap terlalu tinggi sehingga ada sebagian 

dosen memberikan perlakuan khusus bagi alumni SMU dengan cara 

memberikan sedikit toleransi dalam mempelajari materi tersebut namun ini 

tidak  berjalan efektif selama mahasiswa masih digabungkan dalam satu 

ruangan karena kemampuan  mahasiswa yang Alumni SMU dan pesantren 

jauh sangat berbeda. 

d) Shorof  

Peneliti memberikan pertanyaan mengenai bagaiman proses 

pembelajaran pada mata kuliah Shorof  prodi S1 PBA? informan mengatakan: 

“Mata kuliah itu ada tiga yaitu Shorof I  Shorof II dan Shorof III pada 
prinsipnya  proses pembelajarannya sama tapi yang membedakan 
adalah  materi yang diajarkan , saya  memulai dengan materi yang saya 
ajarkan sebelumnya saya memberikan 10 menit untuk mereview apa 
yang sudah diajarkan, yaitu mengevaluasi  tugas yang sudah saya 
berikan sebelumnya  seperti pengayaan kemudian saya memberikan 
baru biasanya melemparkan  dulu materi apakah mahasiswa sudah 
mempelajari materi tersebut dan mengetahui sejauh mana pemahaman 
mereka yang sudah ada terkait materi itu, materi yang saya ajarkan 
seperti  perubahan isim kata dan memberikan contoh- contoh   
kemudian mentasrif  lalu meminta mahasiswa untuk mengikuti pola itu, 
saya memberikan  beberapa contoh fiil, kosa kata,  kemudian 

                                                           
6
 Wahyudin, selaku dosen pengajar  muhadastsa di jurusan  pendidikan bahasa Arab, 

Wawancara ( 13  Desember 2023) 
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mengeoloah berdasarkan wazan pada hari itu,  pola ini saya berikan ke 
beberpa orang  untuk  mengukur juga sejauh mana pemahaman  pola 
perubahan kata yang  sudah dipelajari kemudian saya memberikan  
peguatan terhadap materi tersebut kemudian memberikan sebuah tugas  
setiap akhir perukuliahan ”

7
 

Peneliti bertanya kembali bertanya apakah  ustadz mengetahui bahwa 

didalam kelas yang ustadz ajar ada mhasiswa SMU dan apakah ada perlakuan 

khusus yang dilakukan oleh  anda  terhadap mahasiswa yang  berlatar 

belakang SMU  itu: 

“iyya saya mengetahui bahwa di dalam kelas  terkadang ada mahasiswa  

yang latar belakang SMU namun  untuk  perlakuan khusus  dalam 

proses pembelajaran mata kuliah shorof tidak menonjol karena materi 

yang  saya ajarkan hanya focus pada penggunaan kata sehingga kendala 

yang dialami oleh mahasiswa tidak terlalu besar.”
8
 

 

e) Nahwu  

Kemudian Peneliti memberikan pertanyaan mengenai bagaiman proses 

pembelajaran pada mata kuliah Nahwu prodi S1 PBA? informan mengatakan:  

“Proses pembelajaran  lebih mahasiswa aktif  kami selaku dosen hanya 

memberikan   materi-materi kemudian  mencari sendiri bahan-bahan 

materi  kemudian hasil pencarianya di susun dalam bentuk  laporan 

kemudian di presentasikan depan kelas dan  diskusikan  materi yang 

diajarkan seperti : Mubtada khabar, sifat mausuf, kana  wa 

akhawatuha,  dan lain sebagainya.”
9
 

Peneliti bertanya kembali bertanya apakah  ustadz  mengetahui bahwa 

didalam kelas yang ustadz ajar ada mahasiswa SMU dan apakah ada 

perlakuan khusus yang dilakukan oleh  ustadz  terhadap mahasiswa yang  

berlatar belakang SMU  itu 

Menurut informan : 

                                                           
7
Ahmad  Munawwir, selaku dosen pengajar Shorof di jurusan  pendidikan bahasa 

Arab, Wawancara ( 20 November 2023) 
8
 Ahmad Munawwir, selaku dosen pengajar Shorof di jurusan  pendidikan bahasa 

Arab, Wawancara ( 20 November 2023) 
9
Rappe, selaku dosen pengajar Nahwu di jurusan Pendidikan bahasa Arab, 

Wawancara ( 11 Desember 2023) 
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“Saya tahu dan juga tidak ada perlakuan khusus  hanya saja saya 

biasanya memberikan kesempatan untuk bertanya apa yang  tidak 

diketahui dan memotivasi  mahasiswa untuk bertanya baik itu 

pertanyaan yang sulit maupun yang mudah”
10

 

Dari paparan tersebut diatas penulis menyimpulkan bahwa proses 

pembelajaran bahasa Arab  yang dilakukan oleh mahasiswa Prodi S1 PBA 

dan S1 BSA UIN Alauddin Makassar terbilang masih belum memenuhi 

keefektivan dimana   dosen – dosen  mengajarkan mata kuliah itu  sesuai 

dengan kurikulum yang berlaku dan  proses pembelajaran mahasiswa masih  

digabungkan dalam satu ruangan. 

f) Balagah 

Kemudian peneliti memberikan pertanyaan mengenai bagaimana proses 

pembelajaran pada mata kuliah balagah prodi S1 PBA informan 

mengatakan:  

“ biasanya saya membagikan materi balagah kemudian saya membagi 

beberapa kelompok dari beberapa mahasiswa kemudian mahasiswa 

tersebut mempresentasikan hasil materi yang yang sudah saya bagikan  

adapun materinya diantara lain “ ilmu badi‟ilmu maa‟ni dan ilmu 

bayan” namun ketiga  sub materi tersebut memiliki cabang-cabang  

materi lagi” 
11

 

Peneliti bertanya kembali bertanya apakah  ustadz  mengetahui bahwa 

didalam kelas yang ustadz ajar ada mahasiswa SMU dan apakah ada 

perlakuan khusus yang dilakukan oleh  anda  terhadap mahasiswa yang  

berlatar belakang SMU  itu: 

                                                           
10

Rappe, selaku dosen pengajar Nahwu di jurusan Pendidikan bahasa Arab, 

Wawancara ( 11 Desember 2023) 
11

 Ahmad Munawwir, selaku dosen pengajar balagah di jurusan  pendidikan bahasa 

Arab, Wawancara ( 20 November 2023) 
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“saya tau untuk perlakuan khusus tidak ada karena untuk mempelajari 

balagah seharusnya harus memahami shorof dan nahwu sehingga dalam 

proses pembelajaran saya tidak terlalu nampak mana yang sudah 

menguasai  ataupun tidak”
12

 

 

Dalam proses pembelajaran balagah   penulis meyimpulkan proses 

pelaksanaan pembelajaran bahasa Arab bagi alumni SMU para dosen 

mengajarkan sesuai materi dan kurikulum yang sudah ada. sehingga 

mahasiswa yang alumni SMU merasa  sukar untuk memahami materi tersebut 

dan para dosen juga tidak memiliki perlakuan khusus kepada mahasiswa yang 

alumni SMU misalnya  penambahan  pembelajaran di luar jam mengajar. 

g) Mutola‟ah 

Mutola‟ah adalah cara mengajar dimana guru memberikan materi ajar 

dengan cara mengulang-ulang materi tersebut dengan harapan mahasiswa 

bisa mengingat lebih lama materi yang disampaikan. 

Peneliti memberikan pertanyaan mengenai bagaimana proses 

pembelajaran pada mata kuliah nahwu prodi S1 PBA  informan mengatakan:  

“proses pembelajaran biasanya saya membagikan beberapa sub materi  

seperti hikmah sholat jumat, hikmah sholat berjamaah sebelum  materi 

tersebut saya bagikan seblum jadwal mengajar saya kemudian 

mahasiswa memberikan harakat, arti serta menjelaskan  kaidah-kaidah 

yang terdapat dalam materi tersebut “
13

 

Peneliti bertanya kembali bertanya apakah  ustadz  mengetahui bahwa 

didalam kelas yang ustadz ajar ada mhasiswa SMU dan apakah ada perlakuan 

                                                           
12

 Ahmad Munawwir, selaku dosen pengajar balagah di jurusan  pendidikan bahasa 

Arab, Wawancara ( 20 November 2023) 
 
13

 Mappasiara selaku dosen pengajar Mutola‟ah di jurusan pendidikan bahasa Arab 

Wawancara ( 22 Desember 2023) 
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khusus yang dilakukan oleh  anda  terhadap mahasiswa yang  berlatar 

belakang SMU  itu: 

“Saya mengetahui, namun untuk alumni SMU saya biasa memberikan 

penguatan pemahaman dasar  apabila  ada mahasiswa yang belum paham 

maka  saya memberikan atau melontarkan kepada mahasiswa yang lain 

untuk menjawab sehingga yang alumni pesantren dapat memberikan 

pemahaman terhadap mahasiswa yang lain”
14

 

2. Pembelajaran bahasa Arab Prodi BSA 

a) maharah  Istimā‟ 

Peneliti bertanya kepada salah satu dosen maharah  Istimā‟ tentang 

bagaimana proses pembelajaran mata kuliah maharah  istim maharah  

Istimā‟, beliau mengatakan : 

“Menyiapkan RPS yang ingin disampaikan sesuai dengan hasil 

kesepakatan dalam work shop   pengembangan kurikulum dosen-

dosen Bahasa Arab (BSA). dalam proses  pembelajaran mata kuliah 

mahara istima‟a  materi yang di ajarkan seperti: 

في الدطعم، في الفندق، نحن نعيش، في القاىرة، في الدطار المحلات, الطبيب  .3
والصيد لي، يوم في الريف سورية، في البنك، جولة في القاىرة، القهرة علي 

 البحر، شاطى 
Adapun media pembelajaran mata kuliah maharah istima‟a diantaranya : 

sound system, LCD dan computer biasanya saya memberikan satu judul 

materi kemudian memutarkan sehingga mahasiswa menyimak apa yang telah  

mereka dengar sebaik mungkin kemudian berlatih mengungkapkan kembali 

baik secara lisan maupun tulisan ” 
15

 

Peneliti memberikan pertanyaan mengenai  bagaimana cara mengetahui 

tingkat kemampuan materi yang telah diajarkan beliau mengatakan : 

“Ada 2 tugas yang saya berikan penilian diantaranya memberikan tugas 
mingguan, diberikan diberikan setiap dua minggu sekali dengan memberikan 
audio kemudian mahasiswa disuruh menulis apa yang ada pada audio 
tersebut, atau mahasiswa disuruh menerangkan secara lisan audio tersebut. 
UTS merupakan bentuk test yang dilaksanakan setiap pertengahan semester 
untuk mengukur pemahaman mahasiswa tentang materi- materi yang telah 
diajarkan, dan UAS merupakan bentuk test yang dilaksanakan di akhir 

                                                           
14

Mappasiara selaku dosen pengajar Mutola‟ah di jurusan pendidikan bahasa Arab 

Wawancara ( 22 Desember 2023) 
15

Khaerunnisa, selaku dosen maharah istima‟a dijurusan bahasa dan sastra Arab 

Wawancara, 17 November 2023 
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perkuliahan untuk mengukur pemahaman mahasiswa tentang seluruh materi-
materi Maharah Istima yang telah diajarkan

16
 

Peneliti bertanya kembali apakah uztazah mengetahui di dalam kelas 

ustazah ada mahasiswa yang alumni SMU?  

“Tentu saja, sudah di indifikasi dari awal, karena diawal pertemuan di 

indifikasi latar belakang pendidikan mahasiswa tersebut  dan sebagai 

dosen kita sangat perlu  mengetahui latar belakang mahasiswa  yang 

kita ajar”
17

 

Kemudian peneliti bertanya lagi tentang  apakah  ada perlakuan khusus yang 

dilakukan oleh  ustazah terhadap mahasiswa yang  berlatar belakang SMU  

terhadap proses pembelajran maharah istima‟a pada  S1 BSA informan 

mengatakan: 

“Kalau perlakuan khusus tidak ada namun  saya selaku dosen hanya 

memberikan wejangan dan motivasi dan arahan sehingga  dapat 

berpacu dalam memahami materi yang saya ajarakan agar mereka 

tidak merasa dalam zona ketidaktauhan terus ”
18

 

b) Maharah kitābah 

Maharah kitābah merupakan keterampilan bahasa  sebagai media 

berkomunikasi yang tidak terbatas oleh tempat dan waktu  untuk 

mentransformasikan bahasa ke dalam tulisan sehingga objek atau  materinya 

yaitu mulai dari menulis huruf, kata, kalimat, alinea, maupun  esai. Secara 

garis besar bahwa materi yang dapat meningkatkan kemampuan pelajar dalam 

keterampilan menulis yaitu dapat melalui beberapa cara, yaitu sebagai 

berikut:  

                                                           
16

 Khaerunnisa, dosen pengajar di jurusan   bahasa dan sastra Arab maharah 

Istima‟a,  wawancara ( 17 November 2023) 
17

 Khaerunnisa, dosen pengajar di jurusan   bahasa dan sastra Arab maharah 

Istima‟a,  wawancara ( 17 November 2023) 
18

 Khaerunnisa, dosen pengajar di jurusan   bahasa dan sastra Arab maharah 

Istima‟a,  wawancara ( 17 November 2023) 
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Peneliti bertanya mengenai bagaimana proses pembelajaran  mata 

kuliah maharah kitabah pada prodi BSA  informan  mengatakan :  

Sebelum memulai pembelajaran saya biasanya memberikan pengarahan 

terlebih dahulu  dan  membaca  Al-qur‟ān sebagai bentuk pembelajaran 

awal kemudian saya membagikan sejumlah materi  kemudian membaca 

kitab- kitab yang  tidak memiliki harakat satu persatu kemudian 

membuat satu karangan  baik itu dalam kehidupan sehari=hari atau 

pengalaman tersendiri 
19

 

Peneliti bertanya kembali apakah ustazah mengetahui di dalam kelas 

ustazah ada mahasiswa yang alumni SMU?  

“iyya saya tau, kalau  dosen bertanya kepada mahasiswanya”  

c) Qawaid dan imla‟ 

 

Peneliti bertanya kembali apakah ustazah mengetahui di dalam kelas 

ustazah ada mahasiswa yang alumni SMU?  

“iyya saya tau, kalau  dosen bertanya kepada mahasiswanya”  

Kemudian peneliti bertanya apakah ada perlakuan khusus yang dilakukan 

oleh  ustazah terhadap mahasiswa yang  berlatar belakang SMU  bagaimna 

proses pembelajran insya pada prodi dan BSA informan mengatakan : 

“selama saya mengajar saya tidak pernah menanyakan  tentang latar 
belakang mahasiswa  namun saya mengetahui pasti yang mana alumni 
SMU dan pesantren  baik dari cara dia  memahami dan menyimak 
materi yang saya ajarkan” 

20
 

Senada dengan ucapan  Asriyah selaku dosen  qawaid dan imlā‟ di prodi 

BSA mengatakan bahwa:  

                                                           
19

 Laely Yuliana Said , dosen  pengajar  di jurusan   bahasa dan sastra Arab qawaid 

dan imlak   wawancara ( 17 November 2023) 
20

 Asriyah , dosen  pengajar  di jurusan   bahasa dan sastra Arab Qawaid dan imlak   

wawancara ( 17 November 2023) 
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“Saya tidak ada perlakuan khusus namun saya berupaya untuk 

mewujudkan setidaknya saya mengajarkan bacaan Al-qur‟ān setiap 

pertemuan sehingga alumni dari SMU  merasa memiliki dasar untuk  

belajar bahasa Arab”.
21

  

d) Maharah kalam  

Proses pemebelajaran maharah kalam pada prodi S1  PBA dan S1 BSA 

dintaranya sebagai berikut: 

Peneliti bertanya mengenai bagaimana proses pembelajaran  mata kuliah 

Maharah kalam  pada prodi BSA informan  mengatakan : 

“biasanya saya memberikan   salah satu tema kemudian  menghafal 

materi tersebut kemudian  kemudian saya biasanya memberikan 

kesempatan kepada mahasiswa untuk  naik dan menpraktekkan materi 

tersebut dengan berdialog/bercakap-cakap”
22

 

Peneliti bertanya kembali apakah uztadz mengetahui di dalam kelas 

ustadz ada mahasiswa yang alumni SMU?  

“iyya selalu ada”  

Kemudian peneliti bertanya apakah ada perlakuan khusus yang dilakukan 

oleh  ustazah  terhadap mahasiswa yang  berlatar belakang SMU  bagaimana 

proses pembelajran maharah  kalam  pada prodi BSA  informan mengatakan 

“ tidak  ada perlakuan khusus saya”
23

 

e) Shorof  

Kemudian peneliti memberikan pertanyaan mengenai bagaimana proses 

pembelajaran pada mata kuliah Shorof  prodi S1 PBA? informan mengatakan: 

                                                           
21

 Asriyah,  dosen  pengajar Qawaid dan imla‟  di jurusan   bahasa dan sastra Arab 

Qawaid dan imlak   Wawancara ( 17 November 2023) 
22

 Marwati , dosen  pengajar  di jurusan   bahasa dan sastra Arab maharah qalam  

wawancara ( 17 November 2023) 
23

 Marwati , dosen  pengajar  di jurusan   bahasa dan sastra Arab maharah qalam  

wawancara ( 17 November 2023) 
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“biasaya saya memberikan RPS terlebih dahulu kepada mahasiswa 

kemudian saya memberikan kontrak kuliah pada hari pertama kemudian 

saya memberikan sedikit contoh bagaimana pembentukan wazan-wazan 

kemudian seperti isim tafdil dan pembentukanya kemudian saya 

memberikan salah satu kata dan bagaimna cara pembetukan  wazan 

tersebut  kemudian melatih mahasiswa untuk membuat pola-pola wazan 

yang saya ajarkan hari itu” 
24

 

Peneliti bertanya kembali bertanya apakah  ustadz mengetahui bahwa 

didalam kelas yang ustadz ajar ada mhasiswa SMU dan apakah ada perlakuan 

khusus yang dilakukan oleh  anda  terhadap mahasiswa yang  berlatar 

belakang SMU  itu: 

“ iyya saya tahu, namun saya tidak memiliki tindakan khusus hanya saja 

saya selalu memberikan motivasi kepada mahasiswa yang alumni SMU 

untuk tetap  semangat dalam proses pembelajaran baik dimulai dari 

awal perkuliahan ataupun diakhir perkulihan”
25

 

f) Nahwu  

Peneliti memberikan pertanyaan mengenai bagaiman proses 

pembelajaran pada mata kuliah Nahwu prodi S1 BSA? informan 

mengatakan:  

“Mempersiapkan bahan materi yang diajarkan lalu disesuaikan oleh 
kurikulum, kemudian RPS tersebut dibagikan kemahasiswa dan 
memberikan kontrak perkuliahan adapun materi yang biasa diajarkan 
antara lain mubtada khobar, sifat maushuf, naad man‟ut lebih di 
tekankan sedangkan  seperti tamimi, hal  itu hanya diperkenalkan saja 
sedangkan evaluasi  biasanya saya memberikan beberapa contoh 
kalimat kemudian membuat atau menetukan  mubtada dan khabarnya”

26
 

Peneliti bertanya kembali bertanya apakah  ustazah  mengetahui bahwa 

didalam kelas yang ustadz ajar ada mhasiswa SMU dan apakah ada perlakuan 

                                                           
24

 Marwah Limpo selaku dosen pengajar Shorof di jurusan  bahasadan sastra  Arab, 

Wawancara ( 20 November 2023) 
25

 Marwah Limpo selaku dosen pengajar Shorof di jurusan  bahasadan sastra  Arab, 

Wawancara ( 20 November 2023) 
 

 
26

Marwati, selaku dosen pengajar Nahwu di jurusan bahasa dan sastra 

Arab,Wawancara ( 20 November 2023) 
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khusus yang dilakukan oleh  anda  terhadap mahasiswa yang  berlatar 

belakang SMU  itu: 

“ iyya sebelumnya  kami tahu pasti didalam  kelas tersebut sudah ada  
dilihat dari pengalaman- pengalaman kami dimana banyak yang alumni 
SMU” 

Peneliti kemudian bertanya lagi mengenai apakah dalam proses pembelajaran 

pada mata kuliah Nahwu prodi S1 BSA memberikan perlakuan khusus 

terhadap alumni SMU? informan mengatakan: 

“Saya tidak memiliki perlakuan khusus saya menyamaratakan dalam 

proses pembelajaran  saya baik dari SMU maupun  pondok pesantren”
27

 

 

g) Maharah Qirā‟ah 

Peneliti memberikan pertanyaan mengenai bagaiman proses pembelajaran 

pada mata kuliah Maharah Qirā‟ah  prodi S1 BSA? informan mengatakan:  

“Diawal pembelajaran saya biasanya menyuruh mahasiswa untuk 

membaca al-Qur‟ān sebagai bentuk  pembelajaran awal memulai 

pemebelajaran maharah qirā‟ ah  saya menunjuk salah satu mahasiswa 

untuk membaca al-Qur‟ān kemudiian jika ada mahasiswa yang belum 

paham memabaca al-Qur‟an saya mengharuskan mereka untuk 

mempelajarinya di  rumah” 
28

 

Peneliti bertanya kembali bertanya apakah  ustazah  mengetahui bahwa 

didalam kelas yang ustazah ajar ada mahasiswa SMU dan apakah ada 

perlakuan khusus yang dilakukan oleh  anda  terhadap mahasiswa yang  

berlatar belakang SMU  itu: 

“Saya mengetahuinya namun  untuk perlakuan khusus saya tidak ada 

tetapi  saya hanya memberikan arahan  dan motivasi, minat untuk selalu  

belajar bahasa Arab setidaknya  yang  alumni SMU mampu membaca 

                                                           
27

Marwati, selaku dosen pengajar Nahwu di jurusan bahasa dan sastra Arab, 

Wawancara ( 20 November 2023) 
28

 Laely Yuliana Said, dosen  pengajar  maharah qira‟ah   di jurusan   bahasa dan 

sastra Arab Wawancara ( 17 November 2023) 
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al-Qur‟ān sebagai dasar dalam  proses pembelajaran bahasa Arab  

mereka”
29

 

 

h)  Balagah 

Peneliti memberikan pertanyaan mengenai bagaimana proses 

pembelajaran pada mata kuliah balagah prodi S1 BSA  informan 

mengatakan:  

“Proses pembelajaran balagah  dimulai dengan membagikan RPS  secara 

outline, dan di setiap  materi itu saya memberikan contoh terlebih 

dahulu kemudian contoh itu di bahas sesuai dengan  tema materi yang 

akan disampaikan, kemudian mengemukakan defenisi. saya selalu 

menekankan bahwa setiap  pembelajaran saya selalu  mendahulukan 

contoh sebelum mengemukakan definisi tersebut sehingga mahasiswa 

lebih paham terhadap materi yang saya ajarkan,  kemudian balagah  itu 

sendiri memiliki pembagian diantarnya  : ilmu badi‟ ilmu ma‟ani dan 

ilmu bayan”
30

 

Peneliti bertanya kembali bertanya apakah  ustadz  mengetahui bahwa 

didalam kelas yang ustadz ajar ada mahasiswa SMU informan menjawab  : 

“ sebelumnya harus di tanya dulu , kalau saya mengajar itu saya  selalu  
meminta biodata alumni apa sebelumnya ”

31
 

Penulis kemudian bertanya lagi mengenai apakah dalam proses 

pembelajaran pada mata kuliah balagah pada prodi S1 BSA memberikan 

perlakuan khusus terhadap alumni SMU? 

 informan mengatakan: 

“Disinilah masalahnya,  seharusnya  dipisahkan  antara alumni  SMU dan 

pesantren tetapi dijurusan BSA itu tidak ada hanya saja  

pengelompokkan  sesuai  dengan urutan pendaftrannya saja ya jadi 

perlakuan  paling hanya bertanya  kalau memang dia bersungguh-

                                                           
29

 Laely Yuliana Said, dosen  pengajar  di jurusan   bahasa dan sastra Arab maharah 

qira‟ah  wawancara ( 17 November 2023) 
30

Harjum, selaku dosen pengajar balagah di jurusan bahasa dan sastra Arab, 

Wawancara ( 8 Desember 2023) 
31

Harjum, selaku dosen pengajar balagah di jurusan bahasa dan sastra 

Arab,Wawancara ( 8 Desember 2023) 
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sungguh mau belajar dan tidak mungkin didalm kelas karena hanya 2 

sks dan 2 sks tersebut hanya 100 menit saja”
32

 

i) Naqd Adab   

Peneliti memberikan pertanyaan mengenai bagaimana proses pembelajaran 

pada mata kuliah Naqd Adab   prodi S1 BSA  informan mengatakan:  

“ biasanya saya memberikan beberapa halaman  untuk disimak dan di 

pelajari kemudian  saya memberikan mahasiswa kesempatan untuk 

membaca  salah satu kitab , kemudian menerjemahkannya” 

Peneliti bertanya kembali bertanya apakah  ustadz  mengetahui bahwa 

didalam kelas yang ustazah ajar ada mahasiswa SMU : 

“ iyya saya mengetahuinya karena dalam perekrutan kampus semua 
mahasiswa baik alumni SMU dan pesantren sama –sama mendaftar di 
perguruan yang sama ”

33
 

Peneliti bertanya kembali bertanya apakah  ada perlakuan khusus yang 

dilakukan oleh  anda  terhadap mahasiswa yang  berlatar belakang SMU  itu 

  “ kalau perlakuan khusus saya tidak ada   karena jika saya memberikan 

perlakuan khusus maka materi tidak akan berpidah karena jika kita 

mengajarkan untuk yang dasar lagi maka akan mengmbil waktu yang 

banyak”
34

 

j) Tatbiq At-tarjamah 

Peneliti memberikan pertanyaan mengenai bagaimana proses 

pembelajaran pada mata kuliah Tatbiq At-tarjamah prodi S1 BSA  informan 

mengatakan:  

“ saya bisa memberikan film atau video kartu yang berbahasa Arab 

kemudian saya memberikan mahasiswa kesempatan  mahasiswa untuk 

mengulangi kalimat yang sudah saya putarkan kemudian menulis dan 

menerjamahkan kata yang sukar untuk di terjemahkan saya biasa 

memberikan pencerahan tentang  kata yang sukar tersebut” 

                                                           
32

Marwah Limpo, selaku dosen pengajar naqd Adab  di jurusan bahasa dan sastra 

Arab,Wawancara ( 8 Desember 2023) 
33

Marwah Limpo, selaku dosen pengajar balagah di jurusan bahasa dan sastra 

Arab,Wawancara ( 8 Desember 2023) 
34

 Marwah Limpo, selaku dosen pengajar naqd Adab  di jurusan bahasa dan sastra 

Arab,Wawancara ( 8 Desember 2023) 
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Peneliti bertanya kembali bertanya apakah  ustadz  mengetahui bahwa 

didalam kelas yang ustazah ajar ada mahasiswa SMU : 

“ iyya saya mengetahuinya karena dalam perekrutan kampus semua 
mahasiswa baik alumni SMU dan pesantren sama –sama mendaftar di 
perguruan yang sama ”

35
 

Peneliti bertanya kembali bertanya apakah  ada perlakuan khusus yang 

dilakukan oleh  anda  terhadap mahasiswa yang  berlatar belakang SMU  itu 

  “ kalau perlakuan khusus saya karena tidak ada dukungan atau simpati 

dari pihak kampus sehingga kami sebagai dosen juga tidak dapat 

berbuat apa-apa ”
36

 

 

C.  Problematika pembelajaran bahasa Arab  bagi alumni SMU pada prodi 

S1 PBA dan S1 BSA UIN Alauddin Makassar. 

Berdasarkan hasil pengamatan terhadap pembelajaran bahasa Arab bagi 

alumni SMU pada Prodi S1 PBA Fakultas Tarbiyah dan Keguruan (FTK)  

dan S1 BSA  Fakultas Adab dan Humaniora (FAH) Universitas Islam Negeri 

Alauddin Makassar ditemukan beberapa problem yang dihadapi oleh 

mahasiswa, yang mana problem-problem tersebut termasuk ke dalam dua 

problem pokok, yaitu problem linguistik dan problem non-linguistik 

1. Problem Linguistik 

a. Aspek Gramatika: Morfologi (Qawaid Sharfiyah) dan Sintaksis  

(Qawaid Nahwiyah)  

Peneliti memberikan pertanyaan mengenai bagaimana problematika 

pembelajaran pada mahasiswa Alumni SMU? informan mengatakan:  

                                                           
35

Sholeh Samsuri, selaku dosen pengajar Tatbiq At-Tarjamah  di jurusan bahasa dan 

sastra Arab,Wawancara (8 Desember 2023) 
36

 soleh Samsuri, selaku dosen pengajar Tatbiq At-Tarjamah  di jurusan bahasa dan 

sastra Arab,Wawancara ( 8 Desember 2023) 
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Menurut  Abdul Rahman Habib alumni SMAN 1 Bajeng   mahasiwa 

jurusan pendidikan bahasa Arab mengatakan :  

“saya sudah menginjak semester 5 namun pembelajaran mengenai shorof  

saya masih sangat kurang disebabkan mahasiswa yang alumni SMU  

dan pesantren masih digabungkan dalam satu ruang kelas dalam proses 

pembelajaran sehingga kami yang notabene dari alumni SMU 

terkadang  pura-pura paham namun nyatanya masih bingung tentang 

materi yang diajarkan” 
37

 

 

Nurfaeda Alumni    SMAN 2  Gowa mengatakan : 

 

“Saya sudah menginjak semester 7  namun pembelajaran  nahwu, Shorof   

dan kosa kata, masih kurang bahkan untuk membaca kitab gundul 

masih belum mampu disebabkan minat dan motivasi saya dalam belajar 

kurang  dan dosen juga jarang memberikan motivasi dan wejangan 

terhadap mahasiswa yang alumni SMU sehingga kami merasa  kurang 

percaya diri dalam  proses  pemebelajaran”
38

 

 

Dari paparan diatas  menemukan bahwa proses  pembelajaran pada mata 

kuliah shorof tidak efektif  sehingga mahasiswa alumni SMU tidak mampu 

bersaing dalam proses pembelajaran  mata kuliah nahwu dikarenakan  

kurikulum yang tidak sesuai. 

Menurut Dina Damayanti  mengatakan: 

“Sulit sekali karena banyak makna fiil yang harus diketahui   membuat 

saya bingung ,dan hapalan  bentuk wazan yang sama sekali tidak saya 

ketahui sebelumnya” 

Problem diatas  juga sangat mempengaruhi system pembelajaran yang 

telah diterapkan oleh pengelolah pihak kampus. Imbasnya berpengaruh juga 

terhadap kurikulum yang ada di Prodi S1 PBA dan S1 BSA sehingga 

peraturan yang diterapkam tersebut menyempitkan ruang gerak dari mata 

kuliah shorof dan menjadikan tidak efektif lagi. 

                                                           
37

Abdu Rahman Habib, Selaku  mahasiswa jurusan Pendidikan Bahasa Arab, 

Wawancara, 20 November 2023 
38

 Nurfaeda, Selaku  mahasiswa jurusan Pendidikan Bahasa Arab, Wawancara, 12 

Desember 2023 
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Menurut  Ahmad Munawwir mengatakan : 

“Pada mata kuliah saya, karna shorof itu hanya  fokus pada  penggunaan  
kata itu dalam kalimat sehingga kendala yang dialami itu tidak terlalu 
besar  berbeda dengan mta kuliah lain seperti muhadasta  karena lebih 
kompleks pengunaan kosa katanya  namun shorof hanya memberikan   
contoh  pola mereka  bisa mengikuti  pola yang di ikuti  dan 
kesulitannya itu   terletak pada makna fiilnya saja karena banyak namun 
dalam konteks pembelajaran  shorof  mereka tidak  banyak menemukan 
hambatan karena hanya mengikuti contoh wazan sehingga  untuk 
membedakan antara alumni SMU dan  pesantren”

39
 

Peneliti memberikan pertanyaan mengenai bagaimana problematika 

pembelajaran pada  mata kuliah nahwu informan mengatakan:  

menurut  Muh Reski  jurusan Pendidikan Bahasa Arab   Alumni SMA 1 

Kahu  Bone  mengatakan : 

“ di semester 5 ini saya masih kurang dalam memahami nahwu apalagi 

ketika saya disuruh untuk mengi‟rab karena saya sampai saat ini belum 

bisa membedakan mana mubtada khabar, mana sifat mausuf, dan naad 

wa man‟ut  dan lain sebagainya” 

 

menurut Marwati mengatakan : 

 

“ Selama proses pembelajaran saya Problem dalam  hal ini shorof dan  

nahwu terkhusus pada perubahan kata baik perubahan  kata diakhir 

kalimat atau morfologi dan sintaksi memiliki  banyak masalah serius 

dimana mahasiswa yang latar belakang  Alumni SMU dipaksakan untuk 

mengikuti kurikulum yang dimana kurikulum tersebut tidak pas untuk 

mereka
40

 

 

Senadan dengan   ungakapan  Marwati selaku dosen nahwu  di prodi S1 

BSA mengatakan: 

“Sulitnya belajar bahasa Arab yang dialami oleh mahasiswa alumni SMU  

pada mata kuliah saya terbilang tinggi, karena masih ada mahasiswa 

yang belum paham membaca al–Qur‟an sehingga materi yang 

diajarkan seperti  perubahan akhir kata dalam bahasa arab mereka 

masih sangat kesulitan ”
41

 

                                                           
39

Ahmad Munawwir, selaku dosen pengajar shorof di jurusan  pendidikan bahasa 

Arab, Wawancara 20 November 2023 
40

 Marwati, selaku dosen pengajar Nahwu di jurusan  pendidikan bahasa Arab, 

Wawancara 20 November 2023 
41

Marwati, selaku dosen pengajar Nahwu di jurusan  pendidikan bahasa Arab, 

Wawancara 20 November 2023 
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kemudian Rappe selaku dosen nahwu  di prodi S1 PBA mengatakan: 

“kesulitan pasti ada karena mereka baru mempelajari bahasa Arab   baik 

dalam mempelajari qaidah-qaidah nahwu itu sendiri namun  untuk 

mengatasinya  saya biasa memberikan contoh-contoh dalam Al-Qur‟an  

dengan bahasa  yang sederhana”
42

 

 
b. Kosakata  

Pada aspek kosa kata memang ini menjadi poin penting juga bagi 

pelajar bahasa asing karena penguasaan kosakata asing sangatlah berperan 

penting terhadap peningkatan kemampuan berbahasa seseorang, baik bahasa 

lisan maupun  bahasa tulisan.  

Peneliti memberikan pertanyaan mengenai bagaimana problematika 

pembelajaran pada mahasiswa Alumni SMU 

Menurut ST Nurhan aisyah lukman Alumni SMU SMA 1 

Sungguminasa mengatakan: 

“Saya sangat  sulit  mempelajari bahasa Arab, karena kosa kata saya 

sangat kurang dan bahkan sampai saat ini sudah menginjak semester 3  

masih kurang dalam kosa kata”
43

 

 

Menurut Wahyudin selaku dosen Muhadatsa  Prodi S1 PBA  

 “Kosa kata  mereka sangat  kurang  sehingga meeka merasa kesulitan 

untuk menghapal kosa kata karena, sesuatu yang baru pasti akan terasa 

sulit” 
44

 

Pada proses pembelajaran bahasa Arab  di  Prodi S1 PBA dan S1 BSA  

tidak  pernah menekankan perlunya menghapal kosa kata apalagi sampai 

mewajibkan peserta didik mencapai target beberapa kosa kata yang mereka 

harus kuasai karena motivasi mereka pada pembelajaran bahasa Arab 

                                                           
42

Rappe, selaku dosen pengajar Nahwu di jurusan Pendidikan bahasa 

Arab,Wawancara ( 11 Desember 2023) 
43

St Nurhan aisyah lukman, Selaku  mahasiswa jurusan Pendidikan Bahasa Arab, 

Wawancara, (20 November 2023) 
44

 Wahyudin, selaku dosen pengajar Muhadastsa di jurusan Pendidikan bahasa 

Arab,Wawancara ( 13 Desember 2023) 
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teralihkan dengan mata kuliah lain yang dianggap lebih mudah dan sesuatu 

yang baru  diketahui pasti akan terasa sulit. 

c. bunyi  

Telah dikatakan bahwa mengajarkan berbicara bahasa arab  lebih penting 

mengajarkan menulis, karena berbicaralah yang benar-benar mencerminkan 

bahasa sebab, ia menonjolkan aspek aspek bunyi  dan menjelaskan  

pengucapan bahasa itu dengan benar. namun aspek bunyi iini menimbulkan 

problem bagi pemula yang baru belajar  bahasa Arab  

senada dengan ucapan informan  Nadia Ridha Alumni SMA 1 Kendari 

mengatakan :  

“Bahwa saya masih belum bisa membedakan madd panjang yang 3 

harakat dan 6 harakat apalagi membedakan bunyi konsonan huruf ث ، ذ، َ
 bahkan cara membaca al-Qur‟an saya masih tersendat-sendat ظ. 

apalagi sampai  harus untuk membaca kitab-kitab gundul”
45

 

 

Menurut Wahyudin selaku dosen Muhadatsa  Prodi S1 PBA  

 “Alumni SMU  biasanya tidak dapat mengucapkan  huruf hijaiyyah 

dengan baik dan benar belum mampu membedakan huruf- huruf yang 

terbilang sama” 
46

 

 

Senadan dengan ungkapan para dosen jurusan BSA terhadap problem 

linguistic mengatakan bahwa: 

“Saya menganggap problem linguistik  baik morfologi, sintaksis, kosa 

kata, bunyi yang di hadapi  alumni  SMU semuanya menjadi problem 

karena mereka sama sekali tidak memiliki dasar” 
47

 

Khaerunisa  selaku dosen  maharah istima‟a menggangap  bahwa: 

 

  “ Problem linguistik secara umum pasti  ada dan berbeda-beda”.  

 

Harjum selaku dosen balagah menggangap pula: 
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Nadia Ridha, Selaku  mahasiswa jurusan Pendidikan Bahasa Arab, Wawancara, 
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 Wahyudin, selaku dosen pengajar Muhadastsa di jurusan Pendidikan bahasa 

Arab,Wawancara ( 13 Desember 2023) 
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“Problem linguistic dalam ilmu balagah itu memliki tingkat kesulitan 

yang berbeda- beda  karena dosen nahwu dan shorof  juga berbeda-beda 

sehingga  kita tidak dapat memastikan, biasanya,  mahasiswa yang tidak 

mengetahui sharaf dan  nahwu akan lebih sulit mengetahui ilmu 

balagah, namun ada juga alumni SMU yang tingkat pengetahuan jauh 

lebih dibandingkan mahasiswa yang dari pondok pesantren  karena  

mereka tekun dan belajar”
48

 

 

Menurut  Laely selaku dosen  BSA  Qawaid  dan imla‟ mengatakan : 

 

 “Alumni SMU umumnya belum pernah belajar bahasa Arab, banyak 

yang belum lancar membaca Al-Qur‟an  sehingga  materi  seperti  

shorof, nahwu bahkan kosa kata  terasa sulit buat mereka“ 

 

Menurut Abd Rahim  selaku dosen PBA Qawaid  dan imla‟ mengatakan : 

 

 “Mungkin mahasiswa tidak menampakkan seadainya mahasiswa  

menyampaikan kendala, namun mereka juga tidak terlalu responsif  dan 

apa kendala yang mereka hadapi sehingga  kita sebagai dosen  juga 

tidak tahu  bagaimana cara  memberikan perlakuan khusus”
49

 

Berdasarkan hasil pengamatan penulis dari proses pelaksanaan 

pembelajaran bahasa Arab  bagi Alumni  SMU pada Programَ Studi S1 PBA 

dan S1 BSA di UIN Alauddin Makassar, yang bersumber dari hasil 

wawancara  bahwa  problem yang dihadapi pada aspek linguistik sangat 

mempengaruhi proses pembelajaran bahasa Arab  baik dari aspek  Morfologi, 

sintaksis, kosakata,dan bunyi. sehinnga perlu adanya perhatian khusus baik 

dari dosen dan pihak  kampus sehingga proses pembelajaran bahasa Arab 

berjalan  dengan baik. 

2. Problem  Non Linguistik 

Selain menghadapi problem linguistik, para mahasiswa juga  menghadapi 

problem non linguistik, yaitu di antaranya merasa tidak percaya diri ketika 

menulis teks Arab sehingga tidak jarang mereka menulis Bahasa Arab tanpa 
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 Harjum selaku dosen pengajar balagah dijurusan  bahasa dan sastra Arab, 
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menggunakan harakat karena dalam Bahasa Arab,perbedaan dalam 

meletakkan harakat fathah dan dhammah.  Problem non linguistik  memiliki  

persoalan  baik internal maupun eksternal. 

a. Problem  Internal  

Mengacu pada tujuan umum dan khusus pembelajaran bahasa Arab 

serta proses pelakanaan pembelajaran bahasa Arab pada prodi S1 PBA dan 

S1 BSA UIN Alauddin Makassar, penelitian ini lebih ditekankan pada hasil 

survey lapangan (observasi) yang penulis lakukan beserta hasil wawancara 

dengan beberapa pihak yang berkompeten.. 

Kenyataan seperti ini membawa kesan bahwa bahasa Arab 

merupakan bahasa yang sulit dipelajari dibandingkan dengan bahasa asing 

yang lain meskipun pada dasarnya bahasa Arab tidak sesulit yang 

dibayangkan khususnya bagi orang Indonesia yang beragama Islam. Sebab 

pada hakekatnya mereka setiap hari telah menggunakan bahasa ini dalam 

praktek-praktek ibadahnya seperti ketika sholat dan berdo‟a. Selain itu, 

banyak sekali kosa kata bahasa Indonesia yang berasal dari bahasa Arab 

yang sebenarnya mempermudah mempelajari bahasa Arab. 

Namun demikian, senada dengan pandangan di atas bahwa:  

“Di dalam menyajikan pelajaran bahasa Arab kepada mahasiswa tidak 
semudah membalikkan telapak tangan  untuk diserap oleh mahasiswa, 
dipahami serta dikuasai materi yang diajarkan oleh dosen. Bahkan 
banyak di antara mereka yang menganggap bahasa Arab sebagai 
momok yang menakutkan terlalu di bebani dengan sederet hafalan teks-
teks berbahasa Arab 

Menurut  Dani  mahasiswa jurusan bahasa dan sastra Arab mengatakan : 

“Bahasa Arab memang  sangat sulit untuk dipahami”
50

 

                                                           
50
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Senadan dengan ucapan dani bahwa yang menjadi permasalahan 

sekarang adalah ketika mahasiswa menganggap bahasa Arab sebagai salah 

satu mata kuliah yang menakutkan maka menurut peneliti bahwa ada problem 

di dalam proses pelaksanaan pembelajaran bahasa Arab. Problematika yang 

biasa muncul dalam pembelajaran bahasa Arab bagi non Arab terbagi ke 

dalam dua problem, yaitu problem eksternal  dan  internal 

Adapun problema internal biasanya sangat terkait dengan banyaknya 

pengajaran yang ditawarkan yang masing-masing cenderung mengetengahkan 

mengajar bahasa Asing diantaranya dipicu oleh beberapa faktor  latar 

belakang pendidikan, motivasi, minat. 

1. Latar belakang mahasiswa  

Mahasiswa Prodi S1  PBA dan S1 BSA UIN Alauddin Makassar  

sebagian merupakan  lulusan sekolah umum. Mereka kurang memiliki 

pengalaman spesifik dan intensif belajar bahasa Arab, seperti mahasiswa S1 

BSA UIN Alauddin Makassar  Jika mahasiswa lulusan  pondok pesantren dan 

madrasah  telah berada pada tahap penguatan kemampuan berbahasa Arab 

yang telah mereka miliki sebelumnya lain halnya  dengan mahasiswa alumni 

SMU masih di tahap perkenalan,  

Senadan dengan ucapan  Irma selaku mahasiswa BSA 

“Menurut saya bahasa Arab sulit, karena banyak istilah –istilah  yang 
masih Asing. mahasiswa lulusan sekolah umum masih berada pada 
tahap pengenalan bahasa Arab, baik kosakata, kalimat, tata bahas. ”

51
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Hal ini terlihat jelas pada mahasiswa semester 5 yang telah  mendalami 

selama  2  tahun setengah  belajar bahasa Arab di UIN Alauddin Makassar. 

dan peneliti juga  melihat 2 indikator  kemampuan bahasa Arab minimum, 

dari hasil wawancara  informan masih banyak  yang belum menguasai bahasa 

Arab yang dimiliki mahasiswa  Prodi  S1 PBA dan S1 BSA UIN Alauddin 

Makassar  

“Saya mampu membaca al-Qur‟an namun masih tersendat-sendat dan  
tulisan bahasa Arab saya sangat buruk karena sebelumnya saya tidak 
pernah  diajarkan bahasa Arab”

52
 

Lulusan sekolah umum kurang menunjukkan hasil menggembirakan, 

walaupun mereka telah satu 2 tahun setengah belajar bahasa Arab di UIN 

Alauddin Makassar  Rata-rata informan  tersendat-sendat dalam membaca al-

Qur‟an dengan tingkat kemampuan yang “cukup” Sedangkan kemampuan 

mereka dalam menulis kalimat bahasa Arab malah lebih buruk lagi. informan 

mengaku bahwa mereka “tidak bisa” menulis kalimat bahasa Arab. Tingkat 

kemampuan mereka dalam bidang ini terlihat “lemah”.  

menurut  Ahmad munawwir selaku dosen pengajar jurusan pendidikan bahasa 

Arab FTK  mengatakan : 

“Latar belakang mahasiswa sangat mempengaruhi proses pembelajaran 
bahasa Arab khususnya di jurusan pendidikan bahasa Arab karena pada 
dasarnya mahasiswa lulusan SMU  itu tidak mengetahui bahasa Arab 
dan belum pernah  mempelajari bahasa Arab sebelumnya”

53
  

Mereka jelas merupakan mahasiswa  Prodi   S1 PBA dan S1 BSA UIN 

Alauddin Makassar di bawah rata-rata dan  sulit mengikuti pembelajaran 

bahasa Arab. Tingkat kemampuan ini tentu sangat tidak memadai untuk 
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memahami Al-Qur‟an dan Hadis, sehingga pembelajaran bahasa Arab 

terhadap mereka belum mencapai tujuan yang sesungguhnya.sedangkan 

tingkat kemampuan maksimun dilihat dari hasil wawancara bersama 

informan. 

Peneliti bertanya kepada nurhikmawati  dan Irma dari  Prodi PBA dan 

S1 BSA  mengenai  muhadasath, muthalaa,  insya, dan muthalah” 

“Pembelajaran bahasa Arab sangat sulit meskipun saya sudah belajar 2 
tahun setengah saya belum mampu membuat karangan bahasa Arab, 
saya  belum mampu bercakap-cakap bahasa Arab dan bahkan saya 
belum  mampu menulis sutu karangan  bahasa Arab itu sendiri ujarnya 
karena difaktorkan  saya   belum memiliki bekal dalam pembelajaran 
Bahasa Arab itu sendiri” 

Menurut  Sitti Fakhira  

“Dalam pembelajaran bahasa Arab, kesulitan saya untuk bisa berbicara 
(muhadasah) adalah kurangnya kosakata yang saya tahu. Kurangnya 
kosakata (mufrodat) membuat saya tidak mampu berkomunikasi bahasa 
Arab. Disamping itu saya pada waktu di SMA tidak pernah belajar 
bahasa Arab, di kampus  ini baru saya mengenal pelajaran bahasa Arab 
saya belum mampu menguasai semuanya dan saya masih dalam tahap 
perkenalan”

54
 

 
Menurut Wahyudin selaku dosen Muhadatsa  Prodi S1 PBA  mengatakan: 

 “Latar belakang mahasiswa sangat mempengaruhi karena biasanya 

mahasiswa yang Alumni SMU itu tidak bisa mengucapkan huruf 

hijaiyyah dengan baik” 
55

 

Permasalahan  mengenai pembelajaran bahasa Arab menurut peneliti 

kompetensi bahasa Arab maksimum memperlihatkan bahwa tidak ada satu 

pun tingkat kemampuan bahasa Arab mahasiswa  Prodi S1 PBA dan S1 BSA 

UIN Alauddin Makassar bagi alumni sekolah umum yang menggembirakan. 

Rata-rata informan kurang mampu pada semua indikator yang menunjukkan 
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tingkat kemampuan bahasa Arab, bahkan mereka tidak mampu menjabarkan 

tata bahasa Arab pada suatu teks bahasa Arab (irᾱb) atau tingkat 

kemampuannya “sangat lemah”. Hasil belajar bahasa Arab selama 2 tahun 

setengah menjadi mahasiswa  Prodi S1 PBA dan S1 BSA UIN Alauddin 

Makassar belum menunjukkan pencapaian tujuan pembelajaran bahasa Arab 

yang bersifat instrumental dan integratif-komunikatif,  

Sehingga dapat dikatakan pembelajaran bahasa Arab di Prodi S1 PBA 

dan S1 BSA UIN Alauddin Makassar yang selama ini terapkan belum 

berkemampuan membentuk kemampuan bahasa Arab mahasiswa Prodi S1 

PBA dan S1 BSA UIN Alauddin Makassar lulusan sekolah umum. 

Dikarenakan mereka kurang atau tidak memiliki pengetahuan bahasa Arab, 

sebagaimana mahasiswa lulusan SMU akibatnya belum dipelajarinya bahasa 

Arab di sekolah-sekolah mereka sebelum melanjutkan pendidikannya Prodi 

S1 PBA dan S1 BSA UIN Alauddin Makassar. Hal ini terlihat jelas pada 

pernyataan informan  berkaitan dengan intensitas aktivitas belajar bahasa 

Arab di sekolah mereka masing. Asumsi Penulis ini dibuktikan oleh 

pernyataan informan mengenai pengetahuan tentang bahasa Arab sebelum 

belajar bahasa Arab 

2. Minat  dan Motivasi 

Minat adalah suatu rasa suka dan ketertarikan pada suatu hal atau 

aktifitas, tanpa ada yang menyuruh. Suatu minat dapat diekspresikan melalui 

partisipsi dalam suatu aktifitas. Siswa yang memiliki minat terhadap subyek 

tertentu cenderung untuk memberikan perhatian memberikan perhatian yang 

besar terhadap subyek tersebut.. 

Seorang yang besar motivasinya akan giat berusaha, tampak gigih dan 

tidak mau menyerah, rajin membaca buku-buku untuk meningkatkan 
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prestasinya untuk mengatasi masalahnya. peneliti  memiliki  indikator  untuk 

mengetahui  problematika yang dialami. kemudian peneliti bertanya kesalah- 

satu mahasiswa tersebut. 

Peneliti bertanya kepada Nurul Asmi mahasiswa prodi S1 BSA 

tentang  keinginanya untuk belajar bahasa Arab   

“Saya berkeinginan  sekali untuk  mempelajari bahasa  Arab  namun 
minat dalam menggunakan bahasa Arab terutama berkomunikasi di 
dalam lingkungan kampus sangat kurang disebabkan karena bahasa 
yang digunakan di dalam  yaitu bahasa Indonesia dan saya masih tahap 
menghafal mufradat

56
” 

Menurut Ahmad Khaidir Khaerul  menagatakan:  

“sebenarnya pilihan prodi pendidikan bahasa Arab  merupakan pilihan 
ketiga saya sehingga minat dan motivasi saya sangat kurang” 

Hal ini menunjukkan bahwa mahasiswa prodi S1 PBA dan  S1 BSA 

UIN Alauddin Makassar  bagi alumni sekolah umum untuk belajar bahasa 

Arab sebenarnya pula mengisyaratkan bahwa terdapat problem dalam 

psikologi mereka terhadap pembelajaran bahasa Arab. Ada tiga problem 

psikologis yang terjadi, yaitu:  

1) Anggapan bahwa bahasa Arab merupakan bahasa yang sulit dipelajari  

2) Anggapan bahwa belajar bahasa Arab merupakan beban  

3) Keinginan untuk menghindar belajar bahasa Arab  

Angapan bahwa bahasa Arab merupakan bahasa yang sulit dipelajari 

pada mahasiswa prodi S1 PBA dan  S1 BSA UIN Alauddin Makassar bagi  

Alumni  SMU dapat dilihat dari hasil wawancara Informan sebagai berikut: 

senada dengan ucapan Nur  Atira yang  mengatakan : 

“Pembelajaran bahasa Arab sangat sulit karena banyak kaidah- kaidah 
yang belum saya pahami dan terbebani dalam pembelajaran, 
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keinginan untuk menghidar  mungkin iya di karenakan sebelumnya 
masuk di jurusan ini pada saat itu bukan keinginan saya.”

57
 

 Sehingga Hal ini membutuhkan perhatian tersendiri dari civitas 

akademika UIN Alauddin Makassar, terutama dosen bahasa Arab agar sikap 

belajar defensif terhadap bahasa Arab tidak bertambah buruk pada mahasiswa  

UIN Alauddin Makassar bagi Alumni SMU malah diupayakan dientaskan 

untuk memunculkan minat belajar yang tinggi terhadap pembelajaran bahasa 

Arab. 

Seorang mahasiswa yang berminat terhadap pembelajaran pendidikan 

bahasa Arab akan mempunyai perhatian yang tingggi terhadap pelajaran 

tersebut seorang mahasiswa yang menaruh minat yang besar terhadap suatu 

pelajaran akan mempunyai perhatian dan keingintahuan yang lebih besar dari 

pada mahasiswa lainnya.  

Pandangan dosen prodi S1 BSA UIN Alauddin Makassar bagi  Alumni  

SMU tentang  minat dan motivasi belajar bahasa Arab dapat dilihat sebagai 

berikut: 

Peneliti bertanya tentang  bagaimana minat dan motivasi mahasiswa yang 

alumni SMU terhadap pembelajaran bahasa Arab 

khaerunnisa selaku dosen bahasa dan sastra Arab mengatakan : 

“Bagi Alumni SMU  motivasi dan minat mereka sangat kurang karena 

mereka  merasa minder kurang percaya diri terhadap teman-teman yang 

dari pondok pesantren sehingga rasa minat dan memotivasi diri itu 

kurang”
58
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Dengan ini menunjukkan bahwa motivasi pada mahasiswa prodi S1 PBA 

dan  S1 BSA UIN Alauddin Makassar bagi  Alumni  SMU rendah, Hal ini 

tentu akan memunculkan problem tersendiri jika tidak segera diantisipasi oleh 

dosen bahasa Arab karena dikhawatirkan jika motivasi ini semakin menguat 

pada diri mahasiswa prodi S1 PBA dan  S1 BSA UIN Alauddin Makassar 

bagi  Alumni  SMU akan menguat pula sikap belajar defensif yang 

memperburuk proses pembelajaran bahasa Arab pada diri mereka 

2. Problem Eksternal  

a. Persepsi mahasiswa  tentang Bahasa Arab 

Persepsi mahasiswa tentang bahasa Arab juga ikut memunculkan 

problem pembelajaran bahasa Arab terhadap mahasiswa prodi S1 PBA dan  

S1 BSA UIN Alauddin Makassar bagi  Alumni  SMU. Informan juga banyak 

mendengar pandangan mahasiswa tentang sulitnya belajar bahasa Arab 

Nur Fadadillah. S mengatakan: 

“Sulit karena  bahasa Arab  merupakan bahasa Asing  yang belum 
pernah  saya dalami sebelumnya, sehingga persepsi  tentang bahasa 
arab jauh lebih sulit dibandingkan sebelum mempelajarinya“

59
 

Hal ini memberikan eksplanasi bahwa persepsi mahasiswa prodi S1 PBA 

dan  S1 BSA UIN Alauddin Makassar bagi  Alumni  SMU tentang sulitnya 

belajar bahasa Arab bukan hanya terbentuk dari hasil pengalaman belajar 

bahasa Arab mereka selama 2 tahun setengah  UIN Alauddin Makassar bagi , 

tetapi juga “diperkuat” oleh persepsi masyarakat yang sama tentang bahasa 

Arab yang didengar oleh mahasiswa tersebut. Dua faktor ini saling terkait 

satu sama lain, sehingga membentuk “kuatnya” persepsi mahasiswa prodi S1 
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PBA dan  S1 BSA UIN Alauddin Makassar bagi  Alumni  SMU tentang 

sulitnya belajar bahasa Arab. 

b. Kurikulum bahasa Arab 

Kurikulum bahasa Arab,  yang di maksudkan di sini adalah isi  

pembelajaran bahasa Arab masih pembelajaran bahasa Arab ikut 

memunculkan andil bagi munculnya problematika pembelajaran bahasa Arab 

terhadap mahasiswa prodi S1 PBA dan  S1 BSA UIN Alauddin Makassar 

bagi  Alumni  SMU yang masih dalam tahap “pengenalan” terhadap bahasa 

Arab. 

 Menurut Ahmad Munawwir   dosen pendidikan  bahasa Arab mengatakan 

bahwa  : 

“Kurilulum materi pembelajaran bahasa Arab masih sudah baik hanya 
saja yang menjadi  dasar utama itu perekrutan dosen  yang  perlu 
dibenahi”

60
 

Menurut  Marwati dan Khaeruddin dosen  Bahasa dan Sastra  Arab 
mengatakan: 

“Kurikulum materi pembelajaran sudah cukup baik namun  dalam 
kurikulum merdeka yang kita sudah pakai saat ini, memiliki  perbedaan 
dengan kurikulum sebelumnya dimana pembelajaran bahasa Arab pada 
semester awal telah di hapuskan sehingga materi yang  diajarkan lebih 
tinggi”

61
 

Menurut  Khaerunnisa dosen  Bahasa dan Sastra  Arab mengatakan: 

 “Kurikulum perlu di upgrade  agar kurikulummateri pembelajaran   
dapat menyesuaikan  dengan kebutuhan mahasiswa, karena saat ini 
kurikulum yang sedang kita gunakan materinya masih terlalu tinggi”

62
 

Menurut Abd Rahim  dosen pendidikan  bahasa Arab mengatakan bahwa  : 

“Sudah  bagus karena saya sudah mengamati mahasiswa yang tadinya 

sangat minim   kemampuan berbahasa Arab setelah melalui beberapa 
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semester  mereka bisa berbahasa Arab sekali pun harus perlu di 

upragade”
63

 

Menurut Wahyudin selaku dosen Muhadatsa  Prodi S1 PBA  

 “kurikulum materi pembelajaran bahasa Arab masih perlu dibenahi  

karena materinya terlalu tinggi sehingga mahasiswa yang alumni SMU 

merasa kesulitatan” 
64

 

Kemudian penulis  memberikan pertanyaan  ke mahasiswa mengenai 

sulitkah materi pembelajaran dalam kurikulum bahasa Arab pada  prodi S1 

BSA UIN Alauddin Makassar 

Natalia, ilham,dilla, Tri ita, Marwah, Dina Damayanti, Nur Atika , Nur 

Asmi ,Alfiah. mengatakan: 

“Semuanya menegaskan bahwa kurikulum materi  pembelajaran bahasa 
Arab di prodi S1 PBA dan  S1 BSA UIN Alauddin Makassar tidak 
dirancang untuk mereka yang baru dalam tahap “pengenalan” terhadap 
pembelajaran bahasa Arab. Mereka menghendaki agar dilakukan 
perubahan kurikulum bahasa Arab yang mempermudah mereka untuk 
belajar bahasa Arab atau dilakukan pembinaan khusus terhadap mereka, 
sehingga materi pembelajaran tersebut dapat mereka pahami”.

65
 

Kemudian peneliti memberikan pertanyaan  ke mahasiswa mengenai 

sulitkah materi pembelajaran dalam kurikulum bahasa Arab pada  prodi S1 

PBA UIN Alauddin Makassar 

ST Fakhira mengatakan : 

“Sangat sulit karena materi yang diajarkan sudah di tahap qaidah 
sedangkan kosa kata saya saja masih kurang apalagi untuk membaca 
kitab- kitab yang  tidak ada harakatnya” 

Dengan ini menunjukkan bahwa kurikulum yang ada  pada  prodi S1 

PBA dan  S1 BSA UIN Alauddin Makassar bagi  Alumni  SMU   tidak 

dirancang untuk mereka yang baru dalam tahap “pengenalan”, Hal ini tentu 
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akan memunculkan problem tersendiri jika tidak segera diantisipasi oleh 

dosen maupun pihak kampus karena dikhawatirkan jika kurikulum ini seperti 

ini terus -menerus akan  membuat mahasiswa khususnya prodi S1 PBA dan  

S1 BSA UIN Alauddin Makassar tidak memiliki peningkatan kualitas 

mahasiswa yang akan keluar sebagai alumni kampus UIN ALAUDDIN 

MAKASSAR. 

c. Dosen bahasa Arab  

Dosen adalah tenaga pendidik yang tugas utamanya mengajar, dalam 

arti mengembangkan ranah cipta, rasa dan karsa mahasiswa sebagai 

implementasi konsep ideal mendidik. 

Dalam proses belajar mengajar, dosen adalah sebagai motor 

penggerak yang membimbing dan mengarahkan kegiatan belajar mengajar 

bahasa Arab menuju sasaran yang telah ditetapkan. Tugas dosen merupakan 

tugas profesional oleh karena itu dosen bahasa Arab harus memenuhi 

beberapa persyaratan sebagaimana yang telah ditetapkan 

Problematika pembelajaran bahasa Arab pada mahasiswa di Prodi S1 

PBA dan  S1 BSA UIN Alauddin Makassar yang muncul dari faktor dosen 

bahasa Arab diteliti dalam yaitu: 

1) Kemampuan dosen 

menggunakan bahasa Arab Berdasarkan observasi, dapat diketahui 

bahwa dosen cukup mahir menggunakan bahasa Arab namun ustad- ustazah 

tersebut tidak sepenuhnya menggunakan bahasa Arab sebagai bahasa 

pengantar dalam mengajarkan bahasa ini. Hal ini terpaksa dilakukan karena 

tidak semua mahasiswa paham dengan apa yang disampaikan/diajarkan oleh 

dosen karena kemampuan mereka yang heterogen dan latar belakang 
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pendidikan mahasiswa yang berbeda. Para dosen yang bisa berkomunikasi 

bahasa Arab juga kurang menggunakan sebagai bahasa percakapan sehari-

hari antar dosen sehingga peseta didik kurang mendapatkan teladan dalam 

bercakap bahasa Arab. 

Senada dengan Hasil wawancara dengan informan sebagai berikut: 

“Di kampus ini beberapa dosen banyak yang bisa menggunakan bahasa 
Arab terutama dosen  penanggung jawab bahasa Arab sendiri namun 
mereka belum bisa menciptakan kondisi kampus  untuk mahasiswa 
tertarik mau menggunakan bahasa Arab sebagai bahasa pengantar 
sehari-hari. Diantaranya adalah menggunakan bahasa Arab sebagai 
bahasa yang dipakai dalam sehari hari dan lain sebagainya”

66
 

Masalah  perekrutan dosen pula menimbulkan problem yang membuat 

sebagian dosen merasa tidak puas terhadap cara mengajar. Senadan dengan 

Hasil wawancara dengan informan sebagai berikut mengatakan bahwa : 

Khaeunnisa juga mengatakan :  

 “Dosen dijurusan BSA sangat kurang sehingga mahasiswa dan dosen 
tidak seimbang”

67
 

Kemudian   bertanya kepada mahasiswa  prodi  S1 PBA mengatakan  

“dosennya sudah bagus namun kita sebagai mahasiswa merasa kesulitan 
dalam memahami materi yang diajarkan karena bahasa Arab  tidak 
dijadikan sebagai bahasa  wajib sehingga memahami pun kosa-kata 
sangat kurang”

68
 

Abd Rahim juga mengatakan :  

 “menurut saya dosen dijurusan PBA sudah bagus ”
69

 

Dengan ini menunjukkan bahwa dosen yang ada  pada  prodi S1 PBA 

dan  S1 BSA UIN Alauddin Makassar bagi  Alumni  SMU   masih kurang 
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dan perlu adanya  peningkatan   karena  mereka yang baru dalam tahap 

“pengenalan”, Hal ini tentu akan memunculkan problem tersendiri jika tidak 

segera diantisipasi oleh dosen maupun pihak kampus karena dikhawatirkan 

jika kurikulum ini seperti ini terus -menerus akan  membuat mahasiswa 

khususnya prodi S1 PBA dan  S1 BSA UIN Alauddin Makassar tidak 

memiliki peningkatan kualitas mahasiswa yang akan keluar sebagai alumni 

kampus UIN ALAUDDIN MAKASSAR. 

d. Metode pembelajaran bahasa Arab  

Metode secara umum adalah segala hal yang termuat dalam setiap proses 

pengajaran. Metode mencakup cara serta sarana penyajian materi pelajaran, 

maka ketepatan memilih metode sangat menentukan keberhasilan 

penggunaan metode pembelajaran tersebut. 

Peneliti bertanya kepada informan mengenai mudahnya mengikuti proses 

pembelajaran bahasa Arab dengan metode pembelajaran bahasa Arab Prodi 

S1 PBA Alauddin Makassar  

“Menurut   Irma   metode yang diajarkan sudah cukup  baik  hanya saja 
kami sebagai mahasiswa  belum mengetahui jelas tentang pembelajaran 
yang diajarkan”

70
 

 

Peneliti bertanya kepada salah-satu mahasiswa  nurfaedah semester 7 di 

jurusan S1 BSA mengatakan bahwa : 

“ Metode  yang diajarkan dosen ada yang bagus ada juga  yang masih 

perlu dibenahi karena mahasiswa yang alimni SMU mengunakan 

metode  belajar dua arah  yaitu dimana dosen menjelaskan  tapi 

mahasiswa juga aktif  menyampaikan pendapat itu membuat  saya 

merasa kesulitan karna terkadang saya belum paham kemudian dosen 

melontarkan ke saya  sehingga saya tidak tahu mau jawab apa”
71
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Peneliti bertanya kepada salah-satu dosen pengajar dijurusan S1 BSA 

mengatakan bahwa : 

“Metode yang saya ajarkan  menurut saya sudah bagus namun bagi 

alumni SMU mereka sulit memahami karena pada dasarnya dia tidak 

paham terhadap materi itu”
72

 
 

Dari hasil wawancara diatas mengharuskan dosen Prodi S1 PBA dan  S1 

BSA UIN Alauddin Makassar kembali harus meningkatkan dan perlu adanya 

kreativitas sehingga membuat mahasiswa memiliki ketertarikan terhadap 

materi yang diajarkan. penggunaan metode pembelajaran bahasa Arab yang 

selama ini mereka gunakan, kemudian diterapkan metode lain yang lebih 

mudah mengantarkan mahasiswa lebih memahami isi pembelajaran bahasa 

Arab . 

e. Media pembelajaran  

Bagi Alumni SMU  tentang  tingkat kegunaan media pembelajaran 

bahasa Arab dalam menjadikan pembelajaran bahasa Arab menjadi menarik 

perhatian mereka. Hal ini menunjukkan bahwa dosen bahasa Arab harus 

banyak menggunakan media pembelajaran yang nantinya sangat berguna 

dalam menjadikan materi pembelajaran menjadi menarik. dilihat dari  hasil 

wawancara  peneliti dan  informan berikan : 

“Media pembelajaran sangat menarik perhatian saya dan memudahkan 
saya utuk mempelajari bahasa Arab dengan mudah namun  berbeda 
dengan media pembelajaran maharah istima‟a pada lab  bahasa baik 
prodi PBA maupun BSA dimana banyaknya komputer yang berada di 
lab tersebut tidak dapat untuk digunakan ”

73
 

    

Kemudian peneliti bertanya   ke salah-satu dosen prodi S1 BSA apakah 

media pembelajaran  pada prodi ustazah sudah cukup memadai ? 
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 Khaerunnisa selaku   dosen di salah satu prodi S1 BSA mengatakan : 

“Labnya masih perlu dibenahi   dan perangkat- perangkatnya perlu di 

upgrade  sesuai dengan kebutuhan perkembangan  teknologi saat ini 

karena  perangkat yang ada pada lab BSA pada saat ini  perangkat yang  

sudah ada 10 tahun lalu”
74

 

 

 senadan dengan ungkapan Asriyah selaku dosen BSA mengatakan : 

 

“Medianya masih sangat kurang karena terkadang kami sebagai dosen 

ingin menggunakan LCD terkadang kesulitan karena  media yang baik 

menunjang proses pembelajaran yang baik pula”
75

 

Kemudian peneliti bertanya   ke salah-satu dosen prodi S1 PBA apakah 

media pembelajaran  pada prodi ustadz sudah cukup memadai ? 

“Media juga sudah cukup bagus  karena sudah menggunakan PPT sudah 

menggunakan LCD sertta labnya sudah memadai”
76

 

senadan dengan ungkapan Rappe dosen PBA  mengatakan : 

 

“Medianya  sudah namun masih  perlu di benahi misalnya kabel LCD 

yang tidsk sesuai dengan leptop  lab yang dimnaa handset  tidak 

berfungsi dengan baik ”
77

 

Menurut Wahyudin selaku dosen Muhadatsa  Prodi S1 PBA  

 “media tidak terlalu baik karena banyaknya alat yang rusak misalnya 

penggunaan LCD  yang ada pada prodi” 
78

 

Berdasarkan hasil pengamatan Peneliti, yang bersumber dari hasil 

wawancara bahwa problem yang dihadapi pada aspek Non linguistic perlu 

dibenahi karena  sangat mempengaruhi  proses pembelajaran  khususnya 

prodi S1 PBA dan S1 BSA   
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D. Upaya untuk Mengatasi Problematika Pembelajaran Bahasa Arab 

Prodi S1 PBA dan  S1 BSA UIN Alauddin Makassar 

Upaya untuk Mengatasi Problematika Pembelajaran Bahasa Arab Prodi 

S1 PBA dan  S1 BSA UIN Alauddin Makassar yang dihadapi oleh 

Mahasiswa bagi Alumni SMU  

Mengingat kompleksnya problematika pembelajaran pada mahasiswa 

Prodi S1 PBA dan  S1 BSA UIN Alauddin Makassar bagi Alumni SMU, 

maka perlu dilakukan berbagai langkah untuk mengatasi problematika 

pembelajaran bahasa Arab tersebut, antara lain:  

1.  Mengelompokkan mahasiswa berdasarkan abilitas atau pembinaan 

khusus Prodi S1 PBA dan  S1 BSA UIN Alauddin Makassar yang 

dihadapi oleh mahasiswa bagi alumni SMU  

Selama ini mahasiswa lulusan pondok pesantren dan madrasah serta 

mahasiswa lulusan sekolah umum digabungkan dalam satu ruang perkuliahan 

ketika dilakukan proses pembelajaran bahasa Arab pada Prodi S1 PBA dan  

S1 BSA UIN Alauddin Makassar yang dihadapi oleh Mahasiswa bagi Alumni 

SMU ,sehingga mahasiswa yang beragam belajar bersama-sama dalam satu 

ruang perkuliahan. Padahal pengalaman belajar dan pengetahuan bahasa Arab 

mereka berbeda yang sebenarnya tidak efektif apabila digabungkan dalam 

satu ruang perkuliahan.  

Dosen bahasa Arab akan kesulitan dalam merancang pembelajaran 

bahasa Arab yang sesuai dengan kemampuan mahasiswa masing-masing 

yang memiliki pengalaman belajar dan pengetahuan bahasa Arab. Akhirnya 

akan muncul pembelajaran bahasa Arab yang tidak sesuai bagi mahasiswa 

yang memiliki kemampuan tertentu.  
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Solusi untuk mengatasi hal ini adalah dilakukan pemisahan ruang 

perkuliahan berdasarkan pengalaman belajar dan pengetahuan bahasa Arab, 

sehingga memudahkan dosen bahasa Arab merancang kurikulum, silabus, 

materi pembelajaran, metode pembelajaran dan media pembelajaran yang 

sesuai dengan kemampuan mahasiswa tersebut.  

Dengan kata lain, diciptakan sistem pengelompokan belajar 

mahasiswa pada Prodi S1 PBA dan  S1 BSA UIN Alauddin Makassar yang 

dihadapi oleh Mahasiswa bagi Alumni SMU berdasarkan abilitas.  

 Menurut Azizul Hakim  perekrutan dosen dalam skala kampus UIN 

Alauddin Makassar perlu  dibenahi karena masih banyak dosen –dosen  yang 

belum sesuai dengan apa yang diharapkan oleh jurusan 

“Dosen bahasa Arab dapat memanfaatkan hasil tes seleksi penerimaan 
mahasiswa baru sebagai data awal untuk melakukan pemisahan 
ruangan, khususnya hasil penilaian kemampuan bahasa Arab calon 
mahasiswa baru. Jika hasil tes seleksi penerimaan mahasiswa belum 
meyakinkan, maka dapat dilakukan tes CRT (creation referenced test) 
dengan segala variasi tes tertulisnya, khususnya tes awal (pretest), yaitu 
tes untuk mengukur tingkat penguasaan peserta didik terhadap item-
item tingkat kemampuan berbahasa Arab, misalnya kemampuan 
membaca, menyimak, menulis, berbicara, dan penguasaan terhadap tata 
bahasa Arab. 

79
 

Tes awal ini diharapkan dapat menilai entri behavior, yaitu mengukur 

apakah peserta didik telah memiliki syarat kemampuan yang diperlukan 

sebelum mengikuti sesi-sesi pembelajaran bahasa Arab. Dengan mempunyai 

data awal dari tes ini maka dosen bahasa Arab dapat pula menghitung 

kenaikan penguasaan mahasiswa selama proses pembelajaran berlangsung . 

 Berdasarkan hasil tes awal tersebut, maka dapat dilakukan pemisahan 

mahasiswa UIN Alauddin Makassar serta dosen bahasa Arab dapat 
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merancang dan melakukan tes terintegrasi (embedded test) yaitu tes untuk 

mengetahui kemajuan belajar bahasa Arab mahasiswa pada saat 

dilaksanakannya proses pembelajaran. 

 Dengan mengetahui tingkat kemajuan mahasiswa ini, maka dosen 

bahasa Arab diharapkan dapat mengambil keputusan untuk terus melakukan 

pembelajaran pokok bahasan berikutnya atau mengulangi pembelajaran 

pokok bahasan yang lalu karena dianggap belum dikuasai. Pelaksanaan tes ini 

juga perlu dilakukan bagi peserta didik sebagai umpan balik atas kemajuan 

yang telah dibuatnya setiap selesai mempelajari satu pokok bahasan atau sub 

pokok bahasan. Pada mid semester atau akhir semester, maka dilakukan tes 

akhir (post test), yaitu mengukur tingkat penguasaan mahasiswa terhadap 

seluruh item-item kompetensi standar dan indikatornya setelah 

menyelesaikan seluruh proses pembelajaran bahasa Arab.  

“Menurut Ahmad Munawwir  mengatakan bahwa :perekrutan mahasiswa 
diawal perlu melakukan pretest untuk menentukan sejauh mana 
mahasiswa  dalam memahami bahasa Arab.”

80
 

kemudian penulis bertanya lagi kepada dosen BSA mengenai tanggapan  

perekrutan  dosen pada ranah kampus, hasil wawancara mendapatkan : 

“Menurut  Khaeruddin mengatakan bahwa perekrutan mahasiswa diawal 
perlu melakukan pretest untuk menentukan sejauh mana mahasiswa  
dalam memahami bahasa Arab karena alumni SMU belum tentu  tidak 
memahami bahasa Arab karena dari pengalaman mengajar saya ada 
mahasiswa yang lulusan SMU itu  sebagian ada yang memahami 
bahasa Arab  lebih baik dari  alumni pondok  pesantren karena saat ini 
untuk memperoleh pembelajaran bahasa Arab itu itu sudah  cukup 
banyak”

81
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Hasilnya dapat dijadikan bahan pertimbangan untuk mengelompokkan 

kembali mahasiswa Prodi S1 PBA dan  S1 BSA UIN Alauddin Makassar 

yang dihadapi oleh Mahasiswa bagi Alumni SMU berdasarkan kemampuan 

pada semester II atau III, karena ada mahasiswa yang ternyata menunjukkan 

kemampuan berbahasa Arab lebih baik, sehingga dapat dipertimbangkan 

untuk dipindahkan pada kelompok mahasiswa yang memiliki kemampuan 

yang relatif sama. Jika pemisahan ruangan juga tidak dapat dilakukan karena 

terkendala kurangnya jumlah ruang perkuliahan atau tidak cukupnya tenaga 

dosen bahasa Arab, maka dapat dilakukan pembinaan khusus  

Bagi semua mahasiswa UIN Alauddin Makassar yang dihadapi oleh 

mahasiswa bagi Alumni SMU  luar jam perkuliahan dalam jangka waktu 

tertentu dan jadwal mahasiswa tidak tabrakan dengan mata kuliah reguler, 

sehingga diharapkan mereka siap mengikuti proses pembelajaran bahasa Arab 

di UIN Alauddin Makassar yang dihadapi oleh Mahasiswa bagi Alumni 

SMU,minimal kemampuannya sama rata. Pembinaan khusus seperti ini 

sebenarnya telah dimulai  UIN Alauddin Makassar oleh Mahasiswa bagi 

Alumni SMU dalam bentuk PIBA hanya untuk diperuntukkan mahasiswa 

awal tahun  saja  dimana mahasiswa mulai belajar dalam program PIBA di 

semester genap saja fokus pada penguasaan bahasa Arab sedangkan di 

semester ganjil sebelumnya berfokus pada penguasaan bahasa Inggris.  

namun masih banyak  mahasiswa UIN Alauddin Makassar yang masih belum 

mengetahui bahasa Arab  meskipun  Mereka sudah dilatih penguasaan kosa 

kata dan tata bahasa Arab, 

Senadan dengan ungkapan wahyudin  dan khaerunnisa selaku dosen 

PBAdan BSA  mengatakan: 



140 
 

 

 

“Perlunya evaluasi kembali program PIBA karena  program PIBA  yang 

berjalan saat ini tidak mempengaruhi  proses pembelajaran bahasa Arab 

mahasiswa meskipun mereka sudah belajar bahasa Arab”
82

 

Serta kemampuan membaca, menyimak, menulis dan berbicara bahasa 

Arab. Pada masa depan diharapkan kegiatan PIBA ini bukan hanya pada awal 

semester namun  sampai jangka waktu yang lama sehingga mahasiswa dapat  

menyerap lebih banyak ilmu khususnya bahasa Arab itu sendiri, khususnya 

Prodi S1 PBA dan S1 BSA atau membuat kegiatan tambahan pada sore hari 

seperti  pada kegiatan ma‟had alῑ  yang dikembangkan oleh UIN untuk tahfiz 

Qur‟an yang dilakukan di asrama tersebut. 

2. Meningkatkan minat mahasiswa Prodi S1 PBA dan S1 BSA bagi 

Alumni SMU untuk belajar bahasa Arab  

Faktor minat belajar bahasa Arab pada mahasiswa Prodi S1 PBA dan S1 

BSA  UIN Alauddin Makasaar bagi Alumni SMU ditingkatkan karena 

kurangnya minat terhadap pembelajaran bahasa Arab telah memberikan 

pengaruh negatif pada diri mereka, yaitu kurang berkeinginan untuk belajar 

bahasa Arab, bahkan pembelajaran bahasa Arab dipandang sebagai beban 

tersendiri bagi mereka. Kurangnya minat belajar bahasa Arab karena adanya 

persepsi mahasiswa Prodi S1 PBA dan S1 BSA  UIN Alauddin Makasaar 

bagi Alumni SMU tentang sulitnya belajar bahasa Arab yang diperkuat oleh 

berbagai faktor eksternal, yaitu pandangan masyarakat yang juga dan  

menumbuhkan motivasi siswa dengan cara:  

a) Dosen menciptakan suasana kampus dengan penggunaan bahasa Arab 

dalam setiap hari 
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b)   Mendorong mahasiswa agar tidak menganggap belajar bahasa Arab 

sebagai beban. 

c)  Membuat suasana kelas yang menggembirakan dan asyik. 

d) memberikan perhatian atau harapan seseorang tentang rangsangan yang 

akan muncul, kebutuhan, sistem nilai, ciri kepribadian, dan gangguan 

kejiwaan, sehingga mengubah persepsi mahasiswa Prodi S1 PBA dan S1 

BSA  UIN Alauddin Makasaar bagi Alumni SMU tentang bahasa Arab ,  

e) Memberikan presepsi bahwa latar belakang bukan berarti hambatan 

untuk menjadi orang yang hebat dilihat dari  tokoh-tokoh masyarakat 

seperti (misalnya Dr. H. Syafi‟i Antonio ahli ekonomi Islam Indonesia 

yang mu‟allaf dan belajar bahasa Arab ketika sudah dewasa dengan latar 

belakang pendidikan umum).  Hal ini untuk membentuk pemikiran baru 

bahwa ternyata orang yang berlatar belakang pendidikan sekolah umum 

juga bisa sukses belajar bahasa Arab, sehingga membuat presepsi bahwa 

belajar bahasa Arab itu tidak sulit.  

f) memberikan Format pesan dapat dalam bentuk poster yang ditempelkan 

di dalam atau di luar ruang perkuliahan, gambar-gambar simbolik yang 

disepakati mahasiswa mencerminkan pesan tersebut, atau pesan tersebut 

sering disampaikan oleh dosen bahasa Arab sebelum dan sesudah proses 

pembelajaran bahasa Arab  

g)  mengetahui ciri kepribadian mahasiswa  Prodi S1 PBA dan S1 BSA UIN 

Alauddin Makassar bagi Alumni SMU juga perlu diketahui oleh dosen 

bahasa Arab. Misalnya, ada mahasiswa UIN Alauddin Makassar bagi 

Alumni SMU yang berkepribadian “takut pada hal-hal yang baru”,  tetapi 

ada mahasiswa yang “suka pada tantangan baru”. Mahasiswa yang 

berkepribadian “takut pada hal-hal yang baru” cenderung menarik diri 
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dan menghindar dari belajar bahasa Arab karena dipandang sebagai suatu 

yang baru dikenali dan tidak bisa dipelajari, sedangkan mahasiswa yang 

berkepribadian “suka pada tantangan baru” malah memandang bahasa 

Arab sebagai tantangan untuk dipelajari dan dikuasai.  

Maka perlu diupayakan penerapan prinsip-prinsip pembelajaran 

motivasi dalam bahasa Arab untuk meningkatkan motivasi belajar mahasiswa 

UIN Alauddin Makassar bagi Alumni SMU, terutama motivasi integratifnya, 

yaitu:  

a. Memperbanyak pujian kepada mahasiswa UIN Alauddin Makassar 

bagi Alumni SMU yang berhasil melakukan tugas yang diberikan 

oleh dosen bahasa Arab, seperti mampu menjawab pertanyaan lisan 

dosen bahasa Arab, terlepas benar atau salahnya jawaban tersebut, 

tidak pernah absen dalam mengikuti  

b. Kebutuhan-kebutuhan psikologis mahasiswa UIN Alauddin 

Makassar bagi Alumni SMU sebagai orang dewasa perlu 

diperhatikan untuk diberikan pemuasan, misalnya kebutuhan rasa 

aman, kebutuhan untuk dicintai, harga diri, dan kebutuhan untuk 

merealisasikan kemampuan diri Dosen bahasa Arab perlu 

membebaskan ketakutan mahasiswa UIN Alauddin Makassar bagi 

Alumni SMU terhadap pembelajaran bahasa Arab dengan cara 

menyajikan materi pembelajaran menjadi variatif dan menarik 

perhatian mahasiswa dan bahan pembelajaran yang mudah dipahami 

oleh mahasiswa UIN Alauddin Makassar bagi Alumni SMU, 

sehingga muncul respon mahasiswa UIN Alauddin Makassar bagi 

Alumni SMU bahwa “ternyata belajar bahasa Arab itu mudah dan 

menyenangkan. 
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3.  Diupayakan untuk memunculkan motivasi belajar yang datang dari 

diri mahasiswa UIN Alauddin Makassar bagi Alumni SMU  

Hal ini dilakukan dengan cara memberikan argumen kepada mereka 

tentang urgensi belajar bahasa Arab yang dikaitkan dengan tujuan pribadi 

mereka sendiri yang digali dari harapan-harapan mereka tentang belajar 

bahasa Arab. Pada awalnya memang tujuan tersebut dapat dirumuskan secara 

instrumental, seperti mudah memperoleh pekerjaan dengan bekal kemampuan 

berbahasa Arab, kemudian diarahkan pada motivasi yang bersifat integratif 

yang lebih luas, seperti mampu memahami Al-Qur‟an, hadis dan kitab-kitab 

keagamaan bahasa Arab, mampu berinteraksi dan berkomunikasi dengan 

bahasa Arab, atau memahami kebudayaan bahasa Arab. Kegiatan ini 

sebaiknya dilakukan pada awal sesi pembelajaran bahasa Arab dengan 

menggunakan metode tanya jawab, diskusi atau brainstroming, kemudian 

hasilnya dirumuskan berupa pesan motivasional yang harus senantiasa diingat 

oleh mahasiswa UIN Alauddin Makassar bagi Alumni SMU sendiri.  

Senadan dengan hasil wawancara informan mengatakan bahwa : 

“Mahasiswa  alumni SMU cenderung diam ketika ditanya mengenai apa 

yang menjadi dasar anda untuk belajar bahasa Arab,  namun sebagian  

bahkan ada yang tidak tahu  apa yang dia akan kerjakan setelah mereka 

lulus ”
83

 

Sehingga hasil sugesti  tersebut inilah memberikan minat motivasi yang 

kurang untuk mempelajari bahas Arab itu sendiri. sehingga   perlu adanya 

wejangan dan nasehat tentang pentingnya mempelajari bahasa Arab itu 

karena dapat membuat bekal  dimasa akan datang.    

                                                           
83

 Ahmad Munawwir, selaku dosen pengajar Shorof di jurusan  pendidikan bahasa 

Arab, Wawancara ( 20 November 2023) 
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Pesan tersebut dapat berupa spanduk, poster atau gambar yang mudah 

dilihat dan diingat oleh mahasiswa mahasiswa UIN Alauddin Makassar bagi 

Alumni SMU untuk memicu dan memperkuat motivasi belajar mereka, 

khususnya motivasi belajar berbahasa Arab yang bersifat integratif.  

2. Merancang Kurikulum, Materi, Metode dan Media Pembelajaran 

Bahasa Arab 

 yang tepat dan sesuai dengan Abilitas mahasiswa UIN Alauddin 

Makassar bagi Alumni SMU Salah satu prinsip penting dalam pembelajaran 

motivasional adalah motivasi yang datang dari diri individu akan lebih efektif 

daripada motivasi yang datang dari luar individu.  

Dalam konteks ini, UIN Alauddin Makassar khususnya perlu membentuk 

Tim Pengembangan Kurikulum Bahasa Arab yang dikhususkan bagi 

mahasiswa UIN Alauddin Makassar bagi Alumni SMU dengan merumuskan 

tujuan pembelajaran, kompetensi dasar, indikator dan materi pembelajaran 

yang berbeda dengan kurikulum yang diperuntukkan bagi UIN Alauddin 

Makassar bagi Alumni SMU lulusan pondok pesantren dan madrasah. Jika 

perlu dirumuskan kurikulum bahasa Arab yang sesuai dengan tipologi 

mahasiswa UIN Alauddin Makassar, dimana kurikulum tersebut dievaluasi 

minimal pada enam aspek, yaitu:  

a. Apakah kurikulum bahasa Arab terlalu mudah atau terlalu sukar bagi 

mahasiswa UIN Alauddin Makassar bagi Alumni SMU?  

b. Apakah susunan materi pembelajaran logis dan berurutan atau saling 

tumpang tindih?  

c. Apakah metode pembelajaran yang diterapkan dapat mempererat malah 

memperlambat mahasiswa UIN Alauddin Makassar menguasai 
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kemampuan bahasa Arab dalam konteks keterampilan berbicara, 

menyimak, menulis dan membaca?  

d. Apakah media pembelajaran bahasa Arab yang digunakan mampu 

mendukung proses pembelajaran bahasa Arab menjadi variatif, 

mengurangi verbalisme, dan memperjelas materi pembelajaran bahasa 

Arab dan sebaliknya? 

e. Apakah alokasi waktu pembelajaran bahasa Arab cukup atau tidak 

cukup untuk memberikan waktu bagi dosen bahasa Arab menguraikan 

materi pembelajaran bahasa Arab, baik setiap sesi pembelajaran 

maupun keseluruhan proses pembelajaran bahasa Arab atau sebaliknya? 

Berdasarkan kriteria-kriteria ini, kemudian dilakukan revisi terhadap 

kurikulum bahasa Arab, kemudian dijadikan standar kurikulum yang 

digunakan oleh semua dosen bahasa Arab di lingkungan UIN Alauddin 

Makassar. 

Senada dengan ungkapan mahasiswa Natalia, ilham,dilla, Tri ita, 

Marwah, Dina Damayanti, Nur Atika , Nur Asmi ,Alfiah. mengatakan: 

“Semuanya menegaskan bahwa kurikulum bahasa Arab di prodi S1 PBA 
dan  S1 BSA UIN Alauddin Makassar tidak dirancang untuk mereka 
yang baru dalam tahap “pengenalan” terhadap pembelajaran bahasa 
Arab. Mereka menghendaki agar dilakukan perubahan kurikulum 
bahasa Arab yang mempermudah mereka untuk belajar bahasa Arab 
atau dilakukan pembinaan khusus terhadap mereka, sehingga materi 
pembelajaran tersebut dapat mereka pahami”.

84
 

 

Sehingga peneliti  menyimpulkan perlunya kurikulum  yang perlu 

dibenahi misalnya   materi tidak terlalu tinggi sehingga para mahasiswa 

yang baru mengenal bahasa Arab tidak merasa kesulitan dalam proses 

pembeljaran tersebut. 

                                                           
84

 Natalia dkk, selaku mahasiswa Prodi S1 BSA,  Wawancara  (Gowa  27  

September 2023) 
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3. Melakukan peningkatan kualitas dosen bahasa Arab  

Hasil penelitian ini memang menunjukkan bahwa mahasiswa UIN 

Alauddin Makassar bagi Alumni SMU tidak memandang kemampuan bahasa 

Arab dan keterampilan mengajar dosen bahasa Arab sebagai salah satu 

problem pembelajaran bahasa Arab, malah mendukung proses pembelajaran 

bahasa Arab mereka. Tetapi hal ini tidak boleh menjadi alasan untuk tidak 

dilakukan peningkatan kualitas dosen bahasa Arab, namun harus dijadikan 

sebagai wacana bagi UIN Alauddin Makassar  untuk tetap melakukan 

peningkatan kualitas dosen bahasa Arab, yaitu antara lain:  

a. Meningkatkan kualifikasi pendidikan dosen bahasa Arab UIN Alauddin 

Makassar sampai pada strata pendidikan tertinggi, yaitu S3 (Doktor). 

b. Melakukan workshop, pelatihan atau orientasi metode pembelajaran 

bahasa Arab untuk menstimulasi dosen bahasa Arab yang variatif, 

efektif, dan efisien untuk mencapai tujuan, standar kompetensi dan 

indikator pembelajaran bahasa Arab.  

c. Melakukan studi banding ke perguruan tinggi Islam lainnya yang berhasil 

meningkatkan kemampuan berbahasa Arab mahasiswanya, khususnya 

mahasiswa lulusan sekolah untuk dipelajari dan dijadikan percontohan 

agar strategi pembelajarannya dapat diterapkan di UIN Alauddin 

Makassar  

d. Dosen bahasa Arab menerapkan metode pembelajaran bahasa Arab yang 

variatif dengan menerapkan beberapa pendekatan pembelajaran bahasa 

Arab yang lebih “mencairkan ketegangan” mahasiswa lulusan sekolah 

umum yang belajar bahasa Arab, seperti pendekatan quantum yang 

berupaya “mengorkestra” proses belajar-mengajar agar pembelajar 

merasa aman, nyaman, dan menyenangkan dalam pendekatan belajar 
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Senada dengan hasil wawancara  penulis dan informan  mengatakan : 

“Seharusnya peningkatan kualitas dosen pada ranah kampus perlu 

tingkatkan  sehingga dosen-dosen dapat memberikan hal- hal yang baru 

tentang mahasiswa itu sendiri karena sekarang banyaknya dosen –dosen 

yang tidak sesuai dengan bidang yang dia ajarkan”
85

 

Khaerunnisa mengatakan  : 

“Perlu adanya  penambahan dosen di jurusan BSA karena mahasiswa dan 

dosen tidak sebanding lurus sehingga  dosen merasa kesulitan untuk 

mengatur waktu  sehingga sebagian dosen diberikan mata kuliah yang 

bukan keahlianya”
86

 

Perlunya peningkatan dosen memberikan dampak positif terhadap proses 

pembeljaran bahasa Arab baik dalam prodi S1 PBA maupun S1 BSA 

sehingga proses pembelajaran itu berjalan semaksimal mungkin. 

                                                           
85

 Ahmad Munawwir, selaku dosen pengajar Shorof di jurusan   pendidikan bahasa  

Arab, Wawancara (30 November 2023) 
86

 Khaerunnisa, selaku dosen pengajar Maharah istima‟a di jurusan   bahasa dan 

sastra Arab, Wawancara (30 November 2023) 
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BAB V 

PENUTUP 

A. kesimpulan 

1. Pelaksanaan pembelajaran bahasa Arab di Prodi S1 PBA dan BSA UIN 

Alauddin Makassar dikatakan belum efektif dan efisien, karena dosen  

mengajarkan sesuai dengan kurikulum yang ada sementara mahasiswa 

Alumni SMU tidak dirancang sesuai dengan kurikulum seperti materi yang 

teralalu tinggi dan mahasiswa yang beragam masih digabungkan untuk  

belajar bersama-sama dalam satu ruangan perkulihan. 

2.  Aspek-aspek yang menjadi problematika pembelajaran di S1  Prodi PBA 

dan S1 BSA UIN Alauddin Makassar  dua aspek, yaitu, pertama problem 

linguistic  seperti :Morfologi (Qawaid Sharfiyah) dan Sintaksis  (Qawaid 

Nahwiyah), Aspek Penulisan (al-kitabah), Kosakata, Urutan Kata (Tartib 

Kalimat)   kedua  problem non linguistic meliputi eksternal dan internal 

internal seperti: latar belakang mahasiswa, motivasi, dan minat  dan dan 

problem eksternal meliputi: Presepsi mahasiswa  bahasa Arab, kurikulum 

bahasa Arab, dosen bahasa Arab,metode pembelajaran bahasa Arab, media 

Pembelajaran bahasa Arab.  

3. Upaya pengelolah prodi S1 PBA dan S1 BSA untuk mengatasi 

problematika pembelajaran bahasa Arab Prodi S1 PBA dan  S1 BSA UIN 

Alauddin Makassar misalnya mengelompokkan mahasiswa berdasarkan 

kemampuan atau  memberikan Pembinaan Khusus bagi  Prodi S1 PBA 

dan  S1 BSA UIN Alauddin Makassar, meningkatkan Minat Mahasiswa 

Prodi S1 PBA dan  S1 BSA UIN Alauddin Makassar bagi Alumni SMU 

untuk belajar bahasa Arab, merancang kurikulum, materi, metode dan 
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media pembelajaran Bahasa Arab dan melakukan peningkatan kualitas 

dosen bahasa Arab.  

B. Implikasi Penelitian 

1. Dalam rangka meningkatkan dan mengatasi problematika pembelajaran 

bahasa Arab, diperlukan ketekungan dan perhatian yang serius dari semua 

pihak terutama para dosen bahasa Arab. Untuk itu direkomendasikan 

kepada Pihak  kampus untuk mengatasi berbagai masalah yang di hadapi 

oleh mahasiswa dan dosen bahasa Arab lebih meningkatkan perhatian dan 

upaya untuk memotivasi para mahasiswa  serta mencarikan solusi agar 

mereka berminat dan perhatian yang tinggi terhadap pembelajaran bahasa 

Arab, bahkan menanamkan dalam diri mahasiswa suatu kebutuhan terhadap 

bahasa Arab itu sendiri . 

2. Hal yang mendasar yang perlu diperhatikan  penambahan kegiatan 

pembinaan khusu di luar jadwal kuliah seperti kegiatan yang dilakukan di 

asrama mahad ali yaitu  tahfiz Qur‟an atau penambahan jadwal PIBA yang 

dilakukan  oleh pihak kampus sehingga mahasiswa dapat menimbah ilmu 

pengetahuan bahasa Arab  yang lebih. 

3. Hal yang mendasar yang perlu diperhatikan  mengelompokkan mahasiswa 

berdasarkan abilitas berdasarkan  pada tingkatan pemahaman awal  

mahasiswa khususnya Prodi S1 PBA dan S1 BSA UIN Alauddin Makassar. 
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1. Instrumen Penelitian   

1. Bagaimana proses pelaksanaan  pembelajaran bahasa Arab bagi  Alumni 

SMU pada Prodi S1 PBA dan S1 BSA? 

a. bagaimana proses pembelajaran  mata kuliah  ? 

b. apakah di dalam  kelas anda mengetahui bahwa ada yang alumni 

SMU 

c. apakah ada tindakan khusus yang anda lakukan terhadap alumni 

SMU? 

2. Bagaimana Poblematika pembelajaran Bahasa Arab bagi  Alumni SMU 

pada Prodi S1 PBA dan S1 BSA? 

a. bagaimana problem  morfologi  yang anda hadapi ? 

b. bagaimana problem  sintaksis  yang anda hadapi? 

c. bagaimana problem  kosa- kata  yang anda hadapi 

d. bagaimana problem bunyi  yang anda hadapi? 

e. bagaimana problem terhadap  latar belakang mahasiswa ? 

f. bagaimana problem terhadap motivasi dan minat  yang anda 

hadapi? 

g. bagaimana problem  perekrutan dosen  yang anda hadapi? 

h. bagaimana problem media pembelajaran  yang anda hadapi? 

i. bagaimana problem  metode pembelajaran yang anda hadapi? 

j. bagaimana problem  kurikulum  yang anda hadapi? 

 

3. bagaimna mengatasi problematika pembelajaran bahasa Arab bagi  

Alumni SMU pada Prodi S1 PBA dan S1 BSA? 

a. apakah ada solusi  terhadap masalah yang di hadapi oleh alumni 

SMU? 

4. Identitas Penelti  

Nama   : Nur Aisyah 

Nim    : 80400222022 

Jurusan   : Pendidikan Bahasa Arab  

Tempat Pendidikan : UIN Alauddin Makassar 

5. . Identitas Informan 
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No Nama  Jurusan  

1 Nurhikmah  BSA 

2 Marwah  BSA 

3 Alifah Umaimah R  BSA 

4 Nurul Asmi  BSA 

5 Dina Damayanti  BSA 

6 Nur Atika   BSA 

7 Nila sari JR  BSA 

8 Alfidah Fathin Husnaini  BSA 

9 Azisyah  BSA 

10 Natalia  BSA 

11 Muh ilham Wahyudi  BSA 

12 Dani  PBA 

I3 IRMA  PBA 

14 Nurfainna  PBA 

15 Sitti Fakhirah  PBA 

16 Nurfaeda  PBA 

17 Dina Damayanti    PBA 
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18 St Nurhan aisyah lukman  PBA 

19 Nadia Ridha  PBA 
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Lampiran 

Ruang kelas Prodi  S1 PBA dan S1 BSA 
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Wawancara dengan Informan  
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Fasilitas  
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