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PEDOMAN  TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN 

Pedoman Transliterasi Arab Latin yang digunakan dalam penulisan 

tesis ini mengacu pada hasil keputusan bersama (SKB) Menteri Agama R.I., dan 

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I tahun 1987, Nomor: 543/b/U/1987. 

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

 Sa ṡ es (dengan titik di atas) ث

 Jim J Je ج

 Ha ḥ ha (dengan titik di bawah) ح

 Kha Kh kadan ha خ

 Dal D De د

 Zal Ż zet (dengan titik di atas) ذ

 Ra R Er ر

 Zai Z Zet ز

 Sin S Es س

 Syin Sy es dan ye ش

 Sad ṣ es (dengan titik di bawah) ص
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 Dad ḍ de (dengan titik di bawah) ض

 Ta ṭ te (dengan titik di bawah) ط

 Za ẓ zet (dengan titik di bawah) ظ

 ain ‘ Apostrof terbalik‘ ع

 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 ه

 hamzah , Apostrof ء

 Ya Y Ye ي

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

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

tanda (‘). 

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: 
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Tanda Nama Huruf Latin Nama 

 fatḥah A A ا َ

 Kasrah I I ا َ

 ḍammah U U ا َ

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya gabungan antara harakat 

dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu: 

Harakat dan 

huruf 
Nama 

Huruf dan 

Tanda 
Nama 

 fatḥah dan yā’ Ai a dan i ـ ىَ 

 fatḥah dan wau Au a dan u ـ وَ 

Contoh: 

 kaifa : كَيفَِْ

 haula : هوَْلَِ

3. Maddah 

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf 

transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu: 

Harkat dan 
Huruf 

Nama 
Huruf dan 

Tanda 
Nama 

 ... ََ   |   ...

ى ََ   

fatḥah dan alif atau yā’ Ā a dan garis di 

atas 

 ـ ى
Kasrah dan yā’ I i dan garis di 

atas 

ـو    ـ ـ
ḍammah dan wau Ū u dan garis di 

atas 

Contoh: 
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 māta : مَاتَِ

 rāma : رَامَِ

 qīla : قيِْلَِ

وْتِ   yamūtu : يمَ 

4. Ta marbutah 

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

hidup atau mendapat harakat fatḥah, kasrah, dan ḍammah, yang 

transliterasinya adalah [t]. Sedangkan tā’ marbūṭah yang mati atau mendapat 

harakat sukun transliterasinya adalah [h]. 

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

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

maka tā’ marbūṭah itu transliterasinya dengan (h). 

Contoh: 

الأطَْفاَلِِ رَوْضَة ِ  : rauḍal al-aṭfāl 

الَْفاَضِلةَ ِ الَْمَدِيْنةَ ِ  : al-madīnah al-fāḍilah 

 al-ḥikmah :   الَْحِمَة ِ

5. Syaddah (Tasydid) 

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan 

dengan sebuah tanda tasydid ( ِـ َِ ), dalam transliterasinya ini dilambangkan 

dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah. 

 

Contoh:  

 rabbanā : رَبَّناَ 

يْناَ   najjainā : نجََّ

 al-ḥaqq : الَْحَقِ  

مَِ   nu’ima : ن ع 

وِ    aduwwun‘ : عَد 

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

kasrah (  .maka ia ditransliterasi seperti huruf maddah menjadi ī ,(ــــ ىَ 
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Contoh: 

 Alī (bukan ‘Aliyy atau ‘Aly)‘ : عَلىِِ  

 Arabī (bukan ‘Arabiyy atau ‘Araby)‘ : عَرَبىِِ  

6. Kata Sandang 

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf 

ِال  (alif lam ma‘rifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang 

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

maupun huruf qamariah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung 

yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya 

dan dihubungkan dengan garis mendatar (-). 

Contoh: 

 al-syamsu (bukan asy-syamsu) : الَشَّمْسِ  

لزَْلةَ ِ   al-zalzalah (az-zalzalah) : الَزَّ

 al-falsafah : الَْـفـَلْسَفةَ ِ 

 al-bilādu : الَْــبِــلَادِ  

7. Hamzah 

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (’) hanya berlaku 

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

terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia 

berupa alif. 

Contoh: 

وْنَِ ر   ta’murūna : تأم 

ِِالنوّْءِ   : al-nau’ 

ََشَيْءِ   : syai’un 

 umirtu : أ مِرْتِ 

8. Penulisan Kata Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa 

Indonesia 
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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 sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi 

ditulis menurut cara transliterasi. Misalnya kata Alquran (dari alquran), 

Sunnah, khusus dan umum. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari 

satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh.  

Contoh: 

Fi Zilal al-Qur’an 

Al-Sunnah qabl al-tadwin 

9. Lafz al-Jalalah (الله) 

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

lainnya atau berkedudukan sebagai mudhaf ilaih (frasa nominal), 

ditransliterasi tanpa huruf hamzah. 

Contoh: 

اللِِ دِيْنِ   d𝑖n̅ullāh  ِِباِلل  billāh  

Adapun ta marbutah di akhir kata yang disandarkan kepada lafz al-

jalalah, di transliterasi dengan huruf [t].  

Contoh: 

اللِِ رَحْمَةِِ فيِِْ ه مِْ     hum f𝑖 ̅raḥmatillāh 

 

 

10.  Huruf Kapital 

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

dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang 
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penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang 

berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf 

awal nama dari (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 Muhammadun illā rasūl  

Inna awwala baitin wuḍi’a linnāsi alladzi bi Bakkata mubārakan 

Syahru Ramaḍān al-lazi unzila fīh al-Qur’ān 

 Naṣīr al-Dīn al-Ṭūsī 

 Abū Naṣr al-Farābī 

Al-Gazālī 

Al-Munqiż min al-Ḍalāl 

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibnu (anak dari) dan Abū 

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

harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar 

referensi 

 

 

Abū al-Walīd Muḥammad ibn Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abū al-Walīd  

Muḥammad (bukan: Rusyd, Abū al-Walīd Muḥammad Ibnu)  

Naṣr Ḥāmid Abū Zaīd, ditulis menjadi: Abū Zaīd, Naṣr Ḥāmid (bukan: Zaīd, 

Naṣr Ḥamīd Abū) 
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B. Daftar Singkatan  

Kategori singkatan yang dibakukan adalah: 

swt. =  subḥānahū wa ta‘ālā 

saw. =  ṣallallāhu ‘alaihi wa sallam 

a.s. = ‘alaihi al-salām 

H =  Hijriah 

M =  Masehi  

SM =  Sebelum Masehi 

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

w. =  Wafat tahun 

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

HR                 =  Hadis Riwayat
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ABSTRAK 

Nama   : Nurwinanda 

Nim   : 80400222001 

Judul             : Evaluasi Program Pembelajaran Bahasa Arab  Menggunakan 

Model Countenance Stake di Madrasah Tsanawiyah Negeri 3 

Enrekang 

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi program pembelajaran 

bahasa Arab yang dilaksanakan di MTsN 3 Enrekang dengan membahas tiga 

pokok masalah, yaitu: 1) bagaimana kesesuaian masukan (antecedent)? 2) 

Bagaimana kesesuaian proses (transaction)? 3) bagaimana kesesuaian luaran 

(outcome) program pembelajaran bahasa Arab di Madrasah Tsanawiyah 

Negeri 3 Enrekang menggunakan model evaluasi countenance stake.  

Jenis penelitian ini adalah penelitian evaluasi dengan pendekatan 

kualitatif. Data diperoleh dari kegiatan wawancara, observasi dan 

dokumentasi. Teknik analisis data dilakukan dengan reduksi data, penyajian 

data dan verifikasi untuk menyimpulkan data. Keabsahan data diuji dengan 

triangulasi sumber, triangulasi teknik dan triangulasi waktu. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada tahap antecedent pada 

program  pembelajaran bahasa Arab memiliki kelengkapan komponen dalam 

kategori baik, dengan beberapa aspek komponen perencanaan program 

pembelajaran yang ada seperti kurikulum yang telah diperbaharui 

menggunakan kurikulum merdeka, pendidik, peserta didik, sarana dan 

prasarana, serta modul ajar yang sesuai dengan Permendikbudristek RI 

Nomor 16 Tahun 2022 tentang standar proses pada pendidikan anak usia dini, 

jenjang pendidikan dasar, dan jenjang pendidikan menengah. Transaction 

pembelajaran bahasa Arab berada dalam kategori baik, dengan beberapa 

komponen yang ada seperti bahan ajar, media, metode dan kelancaran 

pembelajaran dari awal hingga penutup telah sesuai dengan perencanaan 

pembelajaran yang telah dibuat. Outcome pembelajaran bahasa Arab dengan 

komponen hasil belajar peserta didik, dapat dilihat dari pencapaian 

kompetensi peserta didik di kelas VIII telah mencapai KKM madrasah yaitu 77 

dan pencapaian hasil belajar ini telah sesuai dengan perolehan nilai rata-rata 

nilai ulangan harian  kelas VIII A 95, kelas VIII B 88, VIII C 86,1, VIII D 82, VIII 

E 81, dan VIII F 81. Beberapa peserta didik di kelas VIII, menunjukkan 

ketertarikan pada mahārah yang berbeda, beberapa peserta didik lebih 

menguasai mahārah istimā’ dan mahārah kalām, dan lebih menguasai tes 
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secara lisan. Beberapa peserta didik kelas VIII juga menunjukkan ketertarikan 

pada mahārah kitābah, dan lebih menguasai tes secara tertulis. 

Penelitian ini menghasilkan rekomendasi untuk perbaikan program 

pembelajaran bahasa Arab di MTsN 3 Enrekang kedepannya yaitu 

mengoptimalkan penerapan kurikulum sehingga perencanaan pembelajaran 

tersistematis, menambah sarana dan prasarana madrasah untuk keperluan 

belajar peserta didik, dan memaksimalkan pelatihan kepada tenaga pengajar 

bahasa Arab agar program pembelajaran yang dijalankan menghasilkan 

luaran peserta didik yang berkemajuan.    

Kata Kunci: Evaluasi Program, countenance stake, Antecedent, Transaction, 

Outcome.  
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 المستخلص

 ويندا نور :     الاسم

 ٨۰۴۰۰۲۲۲۰۰۱ :  التسجيل رقم

 نموذج باستخدام العربية اللغة تعلم برنامج تقييم:  الأطروحة عنوان

 المتوسطة  إنريكانغ 3 المدرسة في المواجهة حصة

  الحكومية

 3 المدرسة في العربية اللغة تعلم برنامج تقييم إلى الدراسة هذه تهدف

( 1: وهي رئيسية، مشاكل ثلاث مناقشة خلال من الحكومية المتوسطة  إنريكانغ

 العملية ملاءمة تكون كيف( 2 ؟( antecedent) المدخلات ملاءمة تكون كيف

(transaction )ذجنمو باستخدام العربية اللغة تعلم برنامج نتائج ملاءمة مدى( 3 ؟ 

 .الحكومية المتوسطة  إنريكانغ 3 المدرسة في المواجهة حصة

 من بيانات على الحصول وتم. نوعي بنهج التقييم بحث هو البحث نوع

 الحد طريق عن البيانات تحليل تقنيات وأجريت. والوثائق والملاحظات المقابلات

 صحة اختبار تم. البيانات لاستكمال منها والتحقق البيانات وعرض البيانات من

 .الوقت وتثليث التثليث وتقنيات المصادر تثليث طريق عن البيانات

 مكونات له السابقة المرحلة في العربية اللغة تعلم برنامج أن النتائج أظهرت

 والتغطية الكافية الفئة في المستقل للمنهج ملاءمته أن حين في الجيدة، الفئة في كاملة

::  الثامن، للصف العربية اللغة مواد في علمالت برنامج في( مدخلات) السابقة

 الدراسي المنهج إلى استنادا ِ التخطيط هيكل وتعديل العناصر استكمال ضرورة

 رقم إندونيسيا جمهورية في الدين وزير لمرسوم وفق ا التخطيط يتم بحيث ؛ المستقل

 ارسالمد في المستقلة المناهج لتنفيذ التوجيهية المبادئ بشأن 2022 لعام 347

 بدءا ِ ككل المعاملة وتنفذ الجيدة، الفئة في العربية باللغة التعلم معاملة وتندرج .الدينية

 تكن لم التي التعلم عناصر وبعض الختامية الأنشطة وحتى الأولية التعلم أنشطة من

 تعديل يتم لم السبورة، غير أخرى وسائط يستخدم لم التعلم تنفيذ أن أي بعد، ملائمة

 التعاون يمكن سيكورما، في الواردة المواد مع لتتناسب المستخدمة ليميةالتع المواد

  .فقط المعلم محوره التعلم يكون لا بحيث المحاضرة طريقة مع التعلم طريقة مع
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 الصف في المتعلم كفاءات تحقيق من شوهدت التي العربي التعلم نتائج وصلت

 هذه تحقيق تمثل وقد ،77 هوو المدرسة إكمال معايير من الأدنى الحد إلى الثامن

 الثامن لصف اليومية الاختبارات في الدرجات متوسط على الحصول في النتائج

 الفصل) ،86.1(: ج الثامن الفصل) ،88(: ب الثامن الفصل) ،95(: أ الثامن الفصل)

 بعض أظهر. 81(: و الثامن الفصل)و ،81(: هـ الثامن الفصل) ،82(: د الثامن

ا الثامن فالص في المتعلمين  أكثر المتعلمين بعض وكان مختلفة، بمهارة اهتمام 

 أبدى كما. الشفوية الاختبارات في إتقان ا وأكثر كلهم، ومهارة إسطيمة مهارة في إتقان ا

ا الثامن الصف في المتعلمين بعض  الاختبارات في أفضل وكانوا بالكتابة، اهتمام 

 .الكتابية

 للمعلمين توصيات البحث هذا يقدم يثبح البرنامج لتقدم مفيدة التوصيات

 الدراسي المنهج تنفيذ فعالية من تزيد أن يمكن لوائح تضع أن يمكن والمدارس،

 وهياكل لمرافق الأمثل الاستخدام يكون أن يمكن العربية، اللغة مواضيع في المستقل

 بيةالعر اللغة تعلم ودعم استكشاف أجل من والطلاب للمعلمين ميزة الدينية المدارس

 3 الحكومية الإسلامية الثانوية المدرسة في العربية اللغة تعلم فعالية وزيادة

 .إنريكانغ

 .النتيجة المعاملة، السابق، المواجهة، حصة البرنامج، تقييم: الرئيسية الكلمات
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 BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Urgensi pembelajaran bahasa Arab dapat dilihat dari fungsinya yang 

begitu luas bagi kehidupan manusia, terutama pada lembaga pendidikan. 

Bahasa Arab diharapkan dapat menambah wawasan peserta didik baik dari 

mahārah istimā’, mahārah kalām, mahārah qirā'ah maupun mahārah kitābah.1 

Menurut garis-garis besar program pengajaran mata pelajaran bahasa Arab, 

bahasa Arab diajarkan untuk berkomunikasi, memahami al-Qur'ān dan hadis, 

memahami buku-buku agama, dan dan mahir dalam berbagai perbendaharaan 

kata.2 Disebutkan bahwa tujuan pengajaran bahasa Arab di madrasah-

madrasah di Indonesia terbagi menjadi dua macam: tujuan nasional, yaitu 

meningkatkan keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa; dan 

tujuan kurikuler.  

Pembelajaran adalah salah satu bentuk program karena membutuhkan 

persiapan yang cermat dan melibatkan banyak orang, baik pendidik maupun 

peserta didik. Hubungan yang baik antara pendidik dan peserta didik 

diperlukan untuk mencapai tujuan pembelajaran karena keduanya 

merupakan bagian dari proses pembelajaran. Tujuan pembelajaran tersebut 

berupa kompetensi bidang studi yang menghasilkan masukan, proses dan 

                                                         

1Ahmad Nurcholis, dkk., “Karakteristik dan Fungsi Qira’Ah dalam Era Literasi Digital,” 
El-Tsaqafah : Jurnal Jurusan PBA 18, no. 2 (2019): h. 132, 
https://doi.org/10.20414/tsaqafah.v18i2.1853. 

2 M. Fairuz Rosyid dan R. Umi Baroroh, “Teori Belajar Kognitif dan Implikasinya dalam 
Pembelajaran Bahasa Arab,” لسـانـنـا (LISANUNA): Jurnal Ilmu Bahasa Arab dan Pembelajarannya 
9, no. 1 (2019): h. 182, https://doi.org/10.22373/ls.v9i1.6735. 
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output pembelajaran yang berdampak bagi hasil pembelajaran.3 Sebuah 

program pembelajaran harus dirancang untuk menghasilkan output yang 

kompetitif. Selain itu, tujuan evaluasi program dapat mengetahui bagaimana 

program pembelajaran terlaksana, maka penting untuk mengetahui 

bagaimana masukan, proses dan hasil dari program pembelajaran tersebut 

dilaksanakan. Evaluasi program pembelajaran adalah penilaian seberapa baik 

kegiatan pembelajaran bahasa Arab dilakukan melalui berbagai aspek yang 

dilakukan secara konsisten. Evaluasi ini dapat digunakan sebagai dasar untuk 

membuat keputusan, membuat kebijakan, dan menyusun program 

pembelajaran. 

Evaluasi program adalah proses pengumpulan dan analisis informasi 

secara sistematis melalui deskripsi dan analisis.4 Hasilnya digunakan sebagai 

dasar untuk membuat keputusan tentang apakah program harus diperbaiki, 

dilanjutkan, atau ditunda.5 Pembelajaran dan evaluasi tidak dapat dipisahkan 

satu sama lain karena evaluasi adalah satu-satunya cara untuk mengetahui 

apakah program pembelajaran berfungsi atau tidak, apakah telah berjalan 

sebagaimana mestinya atau tidak, sehingga pendidik dapat menentukan 

tingkat kemampuan peserta didik baik secara kelompok maupun individu.  

Tanggung jawab pendidik sebagai seorang pengajar dan mentransfer 

ilmu kepada peserta didik adalah menciptakan suasana kelas yang 

                                                         

3 Ainy Faizah, “Evaluasi Program Pembelajaran Bahasa Arab di SMP IT Nurul Islam 
Tengaran,” LISANIA: Journal of Arabic Education and Literature 3, no. 2 (2019): h. 148, 
https://doi.org/10.18326/lisania.v3i2.143-162. 

4 Aris Try Andreas Putra, Rianti Zarita, dan Nurhafidah, “Evaluasi Program Pendidikan 
Agama Islam Menggunakan Model Evaluasi Cipp,” Zawiyah: Jurnal Pemikiran Islam 7, no. 2 
(2021): h. 22, https://doi.org/10.31332/zjpi.v7i2.3459. 

5 Rina Novalinda, dkk., “Pendekatan Evaluasi Program Tyler: Goal-Oriented,” Edukasi: 
Jurnal Pendidikan 18, no. 1 (2020): h. 140, https://doi.org/10.31571/edukasi.v18i1.1644. 
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mendukung pembelajaran agar proses belajar mengajar berjalan lebih efektif.6 

Untuk melakukannya, program pembelajaran harus dirancang dengan baik 

dan untuk mengetahui hal tersebut pendidik perlu melakukan evaluasi. Oleh 

karena itu, pendidik harus melakukan evaluasi program untuk mengetahui 

seberapa lama program berlangsung atau dilaksanakan, dan apakah 

pelaksanaannya berhasil. Dengan kata lain, evaluasi program dilakukan untuk 

mengidentifikasi kelebihan dan kelemahan suatu program. 

Program pembelajaran yang efektif memperoleh hasil yang baik dan 

sebaliknya. Guru bahasa Arab di Madrasah Tsanawiyah Negeri 3 Enrekang 

percaya bahwa perencanaan proses pembelajaran harus dikemas dan disusun 

dengan baik dan dijalankan sesuai rencana, sehingga output yang dihasilkan 

sesuai dengan tujuan awal dilaksanakannya program tersebut. Berdasarkan 

identifikasi masalah, program pembelajaran bahasa Arab yang menjadi mata 

pelajaran utama dalam bidang keagamaan di Madrasah Tsanawiyah Negeri 3 

Enrekang sudah berlangsung sejak lama, lama namun belum pernah ada upaya 

untuk mengevaluasinya secara lebih dalam, sehingga perlu adanya evaluasi 

untuk mengetahui kesesuaian perencanaan dan pelaksanaan program yang 

dijalankan, apakah sudah sesuai dengan output yang dihasilkan. 

Berdasarkan identifikassi masalah, perlu adanya evaluasi keseluruhan 

pada program pembelajaran bahasa Arab. Model evaluasi countenance stake 

dianggap dapat menjembatani dalam menilai program pembelajaran secara 

keseluruhan, bagaimana kesesuaian perencanaan pembelajaran, 

pelaksanaannya, dan output dari pembelajaran tersebut sehingga model 

evaluasi ini dianggap paling tepat untuk mengevaluasi hal tersebut sehingga 

                                                         

6 Misykat Malik Ibrahim, Penelitian Evaluasi Bidang Pendidikan (Pendekatan 
Kualitatif) (Makassar: Alauddin University Press, 2018), h. 64. 
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menghasilkan dampak positif bagi semua kalangan. Hasil yang diharapkan 

bahwa model evaluasi countenance stake dapat memberi solusi pada program 

pembelajaran bahasa Arab. 

Model evaluasi countenance stake dalam penelitian ini berguna untuk 

membuktikan suatu program yang dilaksanakan dengan menghubungkan 

semua komponen yang saling berkaitan dalam program diamati. Tahapan 

dalam model evaluasi countenance stake terdiri dari tiga tahapan yaitu tahap 

antecedent (masukan) meliputi peserta didik, guru atau pengajar, kurikulum 

dan perencanaan, dan infrastruktur. Fase proses atau transaction 

menggambarkan proses pembelajaran sedangkan outcome 

menggambarkannya sebagai hasil program yang dijalankan. Komponen yang 

saling berkaitan ini antara lain antara pendidik, kurikulum, peserta didik dan 

evaluasi harus menjadi perhatian lembaga atau sekolah. Evaluasi diharapkan 

bisa menggambarkan program yang dijalankan, proses serta hasil dari suatu 

program apakah telah sesuai atau tidak. Dapat disimpulkan bahwa evaluasi 

program ini mengevaluasi fakta-fakta yang ada di lapangan secara natural 

mengenai program pembelajaran bahasa Arab dengan mengevaluasinya 

melalui model evaluasi countenance stake.  

Berdasarkan  uraian yang telah dipaparkan sebelumnya, maka 

dipandang perlu mengadakan penelitian sebagai upaya untuk mengetahui, 

mengkaji dan membuktikan secara ilmiah tentang “Evaluasi Program 

Pembelajaran Bahasa Arab Menggunakan Model Countenance Stake di 

Madrasah Tsanawiyah Negeri 3 Enrekang”. 

B. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus 

Fokus penelitian dimaksudkan untuk mengetahui kesesuaian  antara 

antecedent, transaction dan outcome pada evaluasi program pembelajaran ini. 
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Deskripsi fokus meliputi komponen apa saja yang diteliti dalam setiap 

tahapan. Evaluasi program pembelajaran bahasa Arab yang dimaksudkan 

dalam penelitian ini yaitu untuk melihat apakah program bahasa Arab sesuai  

dengan  kebutuhan  lingkungan  kelas  atau  tidak, sesuai dengan tujuan 

evaluasi yaitu untuk   melihat   tingkat  keberhasilan  program  pembelajaran  

bahasa  Arab. Tahapan antecedent, diharapkan dapat menyasar tentang 

kurikulum yang berlaku saat ini di MTsN 3 Enrekang, modul ajar atau RPP 

yang digunakan, kualifikasi tenaga pengajar bahasa Arab, karakteristik 

peserta didik di kelas VIII, dan sarana dan prasarana yang menunjang program 

pembelajaran bahasa Arab di MTsN 3 Enrekang. Tahapan kedua yang menjadi 

deskripsi fokus yaitu berkaitan dengan pelaksanaan pembelajaran, tentunya 

apakah sudah sejalan dengan perencanaan pembelajaran, metode dan media 

yang digunakan dalam pembelajaran, dan sumber atau bahan ajar yang 

digunakan di MTsN 3 Enrekang. Tahapan terakhir yaitu outcome, aspek ini 

berkaitan dengan luaran atau hasil belajar peserta didik dalam pembelajaran 

bahasa Arab. Deskripsi fokus penelitian dapat dilihat pada tabel berikut ini: 

Tabel 1.1 Fokus Penelitian dan Deskripsi Penelitian 

Fokus Penelitian Deskripsi Fokus 

Evaluasi program 
pembelajaran bahasa 
Arab menggunakan 
model countenance stake 

Antecedent, yang terdiri atas: 
- Kurikulum 
- Modul ajar 
- Pendidik / guru mata pelajaran bahasa Arab 
- Peserta didik 
- Sarana dan prasarana 

Transaction, yang terdiri atas: 
- Metode  dan media pembelajaran 
- Bahan ajar pembelajaran bahasa Arab 

Outcome, yang terdiri atas: 
Ketercapaian hasil belajar bahasa Arab peserta 
didik 
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C. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan, maka masalah 

penelitian ini dirumuskan sebagai berikut: 

1. Bagaimana kesesuaian masukan (antecedent) program pembelajaran 

bahasa Arab di Madrasah Tsanawiyah Negeri 3 Enrekang? 

2. Bagaimana kesesuaian proses (transaction) program pembelajaran 

bahasa Arab di Madrasah Tsanawiyah Negeri 3 Enrekang? 

3. Bagaimana kesesuaian hasil (outcome) program pembelajaran bahasa 

Arab di Madrasah Tsanawiyah Negeri 3 Enrekang? 

D. Kajian Pustaka 

Penelusuran penelitian terkait sangat berguna dan memiliki relevansi 

dengan penelitian ini, maka topik penelitian mengkhususkan pustaka dalam 

dua kategori yaitu evaluasi program menggunakan model evaluasi 

countenance stake pada program pembelajaran. 

Penelitian yang dilakukan oleh Ainy Faizah dengan judul “Evaluasi 

Program Pembelajaran Bahasa Arab di SMP IT Nurul Islam Tengaran” pada 

tahun 2019 dalam Journal of Arabic Education and Literature UIN Sunan 

Kalijaga Yogyakarta.7 Penelitian ini memanfaatkan model countenance stake 

dan menggunakan pendekatan kuantitatif deskriptif. Metode pengumpulan 

data terdiri dari observasi, angket, dan dokumentasi. Instrumen angket yang 

digunakan dalam penelitian telah divalidasi, dan instrumen observasi dan 

angket telah diestimasi kevalidannya, beserta dokumentasi untuk 

memperkuat data yang dikumpulkan. Analisis data dilakukan dengan 

                                                         

7 Faizah, “Evaluasi Program Pembelajaran Bahasa Arab di SMP IT Nurul Islam 
Tengaran,” h. 143–144. 
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menggunakan analisis deskriptif kuantitatif. Hasil penelitian menunjukkan 

bahwa: 1) rencana pelaksanaan pembelajaran bahasa Arab memiliki 

kelengkapan komponen dalam kategori sangat baik, sedangkan kesesuaiannya 

dengan silabus berada dalam kategori baik; 2) pelaksanaan pembelajaran 

bahasa Arab berada dalam kategori baik, 3) Penilaian pembelajaran bahasa 

Arab dievaluasi dengan baik, dan 4) hasil belajar peserta didik telah 

memenuhi Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM).  

Penelitian yang berkaitan selanjutnya yaitu yang dilakukan oleh 

Ahmad Talim dengan judul “Studi Evaluatif Sistem Pembelajaran Bahasa Arab 

di MA Putra Pondok Modern Darussalam Liabuku Kota Bau Bau” pada tahun 

2020.8 Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif untuk 

mengevaluasi program. Metode pengumpulan data digunakan yaitu observasi, 

wawancara, dan dokumentasi. Instrumen yang digunakan yaitu peneliti itu 

sendiri, pedoman wawancara, panduan observasi dan daftar dokumentasi. 

Proses analisis data dilakukan dalam tiga tahap: reduksi (reduksi data), 

penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan 

bahwa tiga standar proses digunakan dalam pembelajaran bahasa Arab di MA 

Putra pondok pesantren Darussalam Liabuku Bau Bau, yaitu: guru-guru MA 

Kulliyatul Muallimin al-Islamiyah di pondok pesantren Darussalam Liabuku 

Bau Bau membuat I’dad al-Tadrīs untuk mendukung proses belajar bahasa 

Arab saat ini, karena seluruh pembelajaran dilakukan dengan bahasa Arab 

sebagai media. Untuk mengevaluasi kemampuan bahasa Arab santri baik 

secara teoritik maupun praktis, guru menggunakan ujian lisan (imtihān 

syafahi) dan ujian tulis (imtihān tahrīrī). 

                                                         

8 Ahmad Talim, “Studi Evaluatif Sistem Pembelajaran Bahasa Arab Di MA Putra 
Pondok Modern Darussalam Liabuku Kota Bau Bau” (Pascasarjana UIN ALAUDDIN 
MAKASSAR, 2020), h. xvii. 
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Penelitian terkait evaluasi selanjutnya yang dilakukan oleh Ulin Nuha 

dengan judul “Taqyīm Ta'allum Al-Lugah Al-Arabiyyah Abr Al-Intirnit Bi 

Namūżaj countenance stake Fi Aṡnāi Jāiḥah Kūfīd 19” pada tahun 2021.9 Untuk 

mengevaluasi program, penelitian ini menggunakan metode kualitatif 

deskriptif. Observasi, wawancara, dan dokumentasi adalah metode 

pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini. Teknik analisis data 

menggunakan kualitatif deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 1) 

perencanaan pembelajaran berupa muatan RPP dengan model daring pada 

pembelajaran bahasa Arab pada masa pandemi covid-19 di MAN 1 

Gunungkidul masuk dalam kategori baik (84%), 2) pelaksanaan pembelajaran 

bahasa Arab dengan model daring pada pembelajaran bahasa Arab pada masa 

pandemi covid-19 di MAN 1 Gunungkidul masuk dalam kategori amat baik 

(82%), dan 3) penilaian pembelajaran bahasa Arab dengan model daring pada 

pembelajaran bahasa Arab pada masa pandemi covid-19 di MAN 1 

Gunungkidul. 

Penelitian selanjutnya yaitu yang dilakukan oleh Zayyin Mukmila dan 

Nailia Izza Choirina dengan judul “Evaluasi Pembelajaran Bahasa Arab di 

Perguruan Tinggi Berbasis Pesantren” pada tahun 2023.10 Penelitian ini 

menggunakan pendekatan model evaluasi countenance stake. Penelitian ini 

menggunakan metodologi penelitian deskriptif kualitatif. Dokumentasi 

tentang pembelajaran bahasa Arab adalah sumber data yang dipakai dalam 

penelitian ini. Instrumen penelitian menggunakan data dokumentasi. Teknik 

analisis data menggunakan kualitatif deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan 

                                                         

9 Ulin Nuha, “Countenance Stake  جذومنب تنرتنإلا ربع ةيبرعلا ةغللا ملعت مييقت 91 وكديف ةحئاج
يف ءانثأ ,” Alsinatuna 7, no. 1 (2021): h. 104. 

10 Mukmila dan Choirina, “Evaluasi Pembelajaran Bahasa Arab di Perguruan Tinggi 
Berbasis Pesantren,” h. 1. 
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bahwa antecedent, transaction dan outcome pembelajaran bahasa Arab cukup 

sesuai dengan standar yang sudah ditetapkan sebelum pembelajaran. Dengan 

demikian, evaluasi dengan model countenance stake dapat diterapkan pada 

pembelajaran bahasa Arab di lingkungan perguruan tinggi. 

Penelitian terkait evaluasi program pembelajaran lainnya yaitu artikel 

yang ditulis oleh Ahmad Muradi dkk, pada tahun 2022 dengan judul Evaluation 

of Arabic Learning Program at State Islamic Religious College During COVID-

19.11 Tujuan dari penelitian ini adalah untuk melihat bagaimana pembelajaran 

bahasa Arab dilakukan di tiga Universitas Islam Negeri di Indonesia selama 

pandemi COVID-19. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang 

diterapkan pada penelitian lapangan. Universitas Islam Negeri Lampung, 

Universitas Islam Negeri Malang, dan Universitas Islam Negeri Makassar 

adalah sumber dari penelitian ini. Dari total 35 universitas Islam di Indonesia, 

tiga universitas ini mewakili wilayah Barat, Timur, dan Tengah Indonesia. 

Pengumpulan data yang dilakukan yaitu wawancara dan penelusuran 

dokumentasi adalah metode. Analisis data dengan reduksi data, penyajian 

data, dan verifikasi hasil. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tiga Universitas 

Islam Negeri yang diuji tidak memiliki perbedaan signifikan dalam penilaian 

dalam hal pemantauan, ujian pertengahan dan akhir, dan pengawasan tutor. 

Namun, terdapat perbedaan pada proses penilaian portofolio di Universitas 

Islam Negeri Malang karena menggunakan teknik seperti menghafal dan 

menerjemahkan teks dari bahasa Indonesia ke bahasa Arab. Implikasi 

penelitian ini menekankan kesamaan dalam proses evaluasi tiga Universitas 

Islam Negeri yaitu sistem penghargaan dan hukuman, apresiasi dan hukuman 

                                                         

11 Ahmad Muradi dkk., “Evaluation of Arabic Learning Program at State Islamic 
Religious College During COVID-19,” Eurasian Journal of Educational Research 99 (2022): h. 
189, https://doi.org/10.14689/ejer.2022.99.011. 
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yang diberikan kepada tutor. Selain itu, pemilihan metode belajar dan 

memberikan kesempatan untuk berlatih akan menjadi referensi yang berguna 

untuk memprediksi prestasi mahasiswa. 

E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk: 

a. Mengevaluasi kesesuaian masukan (antecedent) program pembelajaran 

bahasa Arab di Madrasah Tsanawiyah Negeri 3 Enrekang 

b. Mengevaluasi kesesuaian proses (transaction)program pembelajaran 

bahasa Arab di Madrasah Tsanawiyah Negeri 3 Enrekang  

c. Mengevaluasi kesesuaian hasil (outcome) program pembelajaran bahasa 

Arab di Madrasah Tsanawiyah Negeri 3 Enrekang 

2. Kegunaan Penelitian 

a. Kegunaan Ilmiah 

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber karya tulis ilmiah, 

menjadi sumber khasanah keilmuan bagi pembacanya khususnya bagi peneliti 

serta menjadi sumber yang berguna dan bacaan yang bermanfaat bagi evaluasi 

program pembelajaran bahasa Arab menggunakan model countenance stake. 

b. Kegunaan Praktis 

Penelitian ini diharapkan menjadi salah satu tambahan sumber 

informasi dan masukan yang membangun bagi lembaga pendidikan sebagai 

objek penelitian terkait dengan evaluasi program pembelajaran bahasa Arab 

dengan menggunakan model countenance stake. 
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BAB II 

TINJAUAN TEORETIS 

A. Evaluasi Program 

1. Definisi Evaluasi Program 

Setiap program, baik pendidikan, pembelajaran, atau pelatihan, 

membutuhkan evaluasi. "Evaluasi" berasal dari bahasa Inggris "evaluation", 

yang berarti nilai atau harga. Dalam bahasa Arab, evaluasi disebut taqwīm atau 

taqdīr,1 yang berarti penilaian atau evaluasi. Secara harfiah, evaluasi 

pendidikan disebut al-taqdir al-tarbiyah, yang berarti penilaian dalam bidang 

pendidikan atau penilaian tentang hal-hal yang berkaitan dengan pendidikan.2 

Evaluasi secara umum dapat didefinisikan sebagai usaha untuk mengukur dan 

mendapatkan nilai dari pencapaian hasil yang direncanakan sebelumnya dan 

hasil evaluasi digunakan sebagai umpan balik untuk perencanaan berikutnya.3 

Definisi evaluasi dijelaskan pula dalam al-Qur’an dalam QS Al-Ankabūt/29:2-

3,4 yaitu: 

ا انَِْ النَّاسِ  احََسِبَِ وْْٓ ا انَِْ ي تْرَك   قبَْلهِِمِْ مِنِْ الَّذِيْنَِ فتَنََّا وَلقَدَِْ (۲) ي فْتنَ وْنَِ لَاِ وَه مِْ اٰمَنَّا يَّق وْل وْْٓ

 ِ فلَيَعَْلمََنَِّ
  (٣) الْكٰذِبيِْنَِ وَليَعَْلمََنَِّ صَدَق وْا الَّذِيْنَِ اّللٰ

Artinya: Apakah manusia mengira bahwa mereka akan dibiarkan (hanya 

dengan) berkata, “Kami telah beriman,” sedangkan mereka tidak diuji?. 

 

                                                         

1 “Kamus Al-Ma’any,” n.d. 

2 Ina Magdalena, Alvi Ridwanita, dan Bunga Aulia, “Evaluasi Belajar Peserta Didik,” 
Pandawa: Jurnal Pendidikan dan Dakwah 2, no. 1 (2020): h. 119. 

3 Elsa Kaniawati dkk., “Evaluasi Media Pembelajaran,” Journal of Student Research 
(JSR) 1, no. 2 (2023): h. 21. 

4 “Qur’an Kemenag,” 2019. 
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Sungguh, Kami benar-benar telah menguji orang-orang sebelum mereka. Allah 

pasti mengetahui orang-orang yang benar dan pasti mengetahui para 

pendusta. 

Surah al-Ankabūt ayat 2-3 ini diambil sebagai rujukan supaya semua 

umat manusia dapat muha-sabah diri bahwa penilaian itu memang ada dari 

Allah bukan hanya didalam sistem pendidikan saja  tetapi  berlaku  juga untuk  

keseharian  manusia,  tidak  mungkin  ketika manusia itu  menyata-kan dirinya 

beriman lantas Allah tidak akan mengujinya. 

Evaluasi dapat pula dikatakan sebagai alat untuk mengukur seberapa 

baik tujuan program telah dicapai.5 Dikatakan pula bahwa evaluasi adalah 

kegiatan yang direncanakan untuk mengetahui kondisi objek dengan 

menggunakan instrumen dan hasilnya dibandingkan berdasarkan patokan 

untuk mendapatkan kesimpulan dan hasilnya digunakan untuk membuat 

keputusan tentang objek evaluasi.6 Evaluasi dilakukan untuk mengetahui 

seberapa lama program kebijakan berlangsung dan membuat rekomendasi 

untuk kebijakan sebelumnya, yang tujuan akhirnya adalah untuk menentukan 

kebijakan selanjutnya.7 Hal tersebut dapat dikatakan bahwa evaluasi adalah 

proses yang dilakukan untuk mengetahui seberapa baik suatu perencanaan 

telah dicapai.  

Berkaitan dengan program, evaluasi berarti menentukan tingkat 

implementasi kebijakan dengan mengetahui seberapa efektif masing-masing 

                                                         

5 Ambiyar dan Mahardika D, Metodologi Penelitian Evaluasi Program (Bandung: 
Alfabeta, 2019), h. 8. 

6 Widya Noviana Noor, dkk., “Evaluation of English Program Using Model of 
Countenance Stake in University of East Kalimantan,” Southeast Asian Journal of Islamic 
Education 1, no. 2 (2019): h. 231. 

7 Ambiyar dan D, Metodologi Penelitian Evaluasi Program, 2019, h. 11. 
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komponen.8 Program adalah segala sesuatu yang dilakukan seseorang dengan 

harapan memiliki hasil atau pengaruh. Sebagian ahli mendefinisikan program 

sebagai rencana; contohnya, jika seseorang ditanya tentang program apa yang 

mereka lakukan di masa mendatang, mereka menunjukkan rencana yang telah 

mereka susun untuk dapat dilaksanakan pada saat itu.9 Program dapat 

didefinisikan sebagai serangkaian kegiatan atau aktivitas sistematis yang 

direncanakan dan dilakukan untuk mencapai tujuan tertentu. Ini digunakan 

sebagai masukan bagi pengambil keputusan untuk menilai program yang 

sedang mereka evaluasi.10 Program adalah suatu rencana yang terdiri dari 

berbagai unit yang mencakup kebijakan dan kumpulan tindakan yang harus 

dilakukan dalam jangka waktu tertentu.11 Dapat disimpulkan bahwa program 

sesungguhnya adalah suatu rencana yang dilakukan dan terdiri dari beberapa 

proses sehingga dapat dilaksanakan sesuai rencana. 

Evaluasi program didefinisikan sebagai pengumpulan informasi secara 

sistematis untuk menilai kelebihan dan kekurangan suatu program. Deskripsi 

program atau informasi dan rekomendasi program menjadi pertimbangan 

ketika memutuskan program mana yang dievaluasi. Evaluasi program adalah 

langkah pertama dalam pengawasan, yang mengumpulkan sejumlah data 

sehingga dapat dilanjutkan dengan memberikan bimbingan yang tepat.  

Fokus dari kegiatan evaluasi program adalah untuk mengetahui apakah 

tujuan program telah tercapai atau tidak. Jika kegiatan sudah tercapai, 

                                                         

8 Pinton Setya Mustafa, “Model Discrepancy sebagai Evaluasi Program Pendidikan,” 
Palapa: Jurnal Studi Keislaman dan Ilmu Pendidikan 9, no. 1 (2021): h.  188, 
https://doi.org/10.36088/palapa.v9i1.1067. 

9 Ambiyar dan D, Metodologi Penelitian Evaluasi Program, 2019, h. 17–18. 

10 Munawar Shodiq, “Evaluasi Reaksi dan Pengetahuan Peserta Terhadap Mata 
Pelatihan Etika Publik,” MANAJERIAL : Jurnal Inovasi Manajemen dan Supervisi Pendidikan 1, 
no. 1 (2021): h. 26. 

11 Ambiyar dan D, Metodologi Penelitian Evaluasi Program, 2019, h. 18. 
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bagaimana kualitas pencapaiannya, dan jika belum tercapai, bagaimana bagian 

rencana kegiatan yang telah dibuat belum tercapai, dan adakah faktor lain 

yang menyebabkan program tidak berhasil.12 Evaluasi program sangat 

penting dan berguna, terutama bagi para pembuat keputusan karena dengan 

mengevaluasi suatu program, kita dapat membuat keputusan tentang 

melanjutkan atau mengimplementasikan hasil evaluasi tersebut.13 Evaluasi 

program adalah penggunaan prosedur ilmiah yang sistematis untuk menilai 

rancangan dan kemudian memberikan informasi untuk pengambilan 

keputusan tentang implementasi dan efektifitas suatu sistem (program).14 

Evaluasi program diperlukan untuk menentukan apakah program 

pembelajaran bahasa dan pendidikan dapat mencapai tujuan secara efektif, 

apakah setiap komponen telah diberdayakan secara optimal untuk melakukan 

fungsinya, apakah setiap komponen saling mendukung secara selaras, atau 

apakah program kompak.  

Berdasarkan pemaparan sebelumnya, dapat dikatakan evaluasi 

program yaitu sebuah proses yang sistematis dan berkesinambungan yang 

terdiri dari beberapa proses yang dinilai berdasarkan kriteria keberhasilan 

untuk mencapai kesimpulan dari pelaksanaan program. Garis besar mengenai 

hal yang penting dalam evaluasi program setelah memaparkan beberapa 

definisinya adalah terdiri dari tiga komponen penting yaitu kegiatan yang 

sistematis, pengumpulan data dan informasi, dan umpan balik untuk 

pengambilan keputusan program.  

                                                         

12 Ibrahim, Penelitian Evaluasi Bidang Pendidikan (Pendekatan Kualitatif), h. 63. 

13 Alfa, dkk., “Evaluation Of Islamic Education Programs On Islamic Women Center 
Foundation Makassar,” in Islamic Education in Disruptiva Era (Makassar: Learning Center 
Pascasarjana UIN Alauddin Makassar, 2019), h. 3. 

14 Ambiyar dan D, Metodologi Penelitian Evaluasi Program, 2019, h. 18. 
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2. Tujuan Evaluasi Program 

Tujuan utama dari evaluasi program adalah memastikan bahwa 

evaluasi tersebut menghasilkan data yang dapat diandalkan dan dapat 

dipercaya, sehingga kebijakan yang dibuat berdasarkan evaluasi tersebut 

tepat, benar, akurat, dan bermanfaat bagi program.15 Di sisi lain, evaluasi 

program setelah program selesai dapat digunakan untuk menentukan apakah 

program harus dihentikan, dilanjutkan, atau diperbaiki berdasarkan penilaian 

seberapa efektif program telah dilaksanakan.16 Evaluasi program dapat 

digunakan selama program berlangsung untuk mengidentifikasi hambatan-

hambatan yang harus dihilangkan, kekuatan-kekuatan yang harus 

ditingkatkan, dan upaya untuk mengatasi konflik yang dapat menghambat 

pencapaian program. Evaluasi program dilakukan untuk memperoleh 

informasi tentang nilai sebagai materi dalam menentukan keputusan. Evaluasi 

program adalah kegiatan yang dirancang untuk membuat keputusan tentang 

nilai program atau kebijakan. 

Berdasarkan apa yang disebutkan di atas, tujuan evaluasi adalah untuk 

mendapatkan informasi yang akurat dan objektif tentang suatu program. 

Informasi ini dapat mencakup bagaimana program dijalankan, efek dan hasil 

yang dicapainya, efisiensi, dan bagaimana hasil evaluasi digunakan untuk 

program itu sendiri, yaitu untuk membuat keputusan apakah program harus 

dilanjutkan, diperbaiki, atau dihentikan. Selain itu, evaluasi program 

digunakan untuk kepentingan penyusunan program berikutnya dan kebijakan 

yang terkait dengannya. Kesimpulannya evaluasi program bertujuan untuk 

mengetahui apakah tujuan program telah dicapai atau tidak. Hasil evaluasi 

                                                         

15 Ambiyar dan D, Metodologi Penelitian Evaluasi Program, 2019, h. 20. 

16 Mustafa, “Model Discrepancy sebagai Evaluasi Program Pendidikan,” h. 184. 
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program juga digunakan sebagai dasar untuk pengambilan keputusan atau 

kegiatan tindak lanjut. 

3. Manfaat Evaluasi Program Pembelajaran Pembelajaran 

Dikatakan bahwa evaluasi program dapat membantu program 

melakukan penilaian kritis diri sendiri dan merencanakan masa depan. 

Melakukan evaluasi baik secara internal maupun dengan eksternal dapat 

membangun kemampuan suatu program yang dijalankan untuk melakukan 

penilaian kritis terhadap diri sendiri atau terhadap lembaganya. Evaluasi 

program sangat bermanfaat terutama untuk pengambilan 

keputusan, apakah memilih untuk menghentikan, memperbaiki, mengubah, 

memperluas, atau meningkatkan program dengan melakukan evaluasi.17 

Melakukan evaluasi program penting karena bertujuan untuk meningkatkan 

kualitas program atau membuatnya lebih baik. Secara umum, terdapat 

beberapa fungsi mengevaluasi suatu program, yaitu: 

a. Memperkuat desain program, karena hasil evaluasi program dapat 

mengartikulasikan tujuan dan sasaran program berdasarkan komponen-

komponen yang telah dievaluasi 

b. Memfasilitasi informasi untuk pengambilan keputusan tentang 

peningkatan kualitas program 

c. Berkontribusi untuk membuat perubahan yang konstruktif untuk 

meningkatkan efektivitas program 

d. Membantu mengidentifikasi keberhasilan program dan komponen-

komponen yang belum tercapai 

                                                         

17 Mustafa, “Model Discrepancy sebagai Evaluasi Program Pendidikan,” h. 184. 
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e. Memperbaiki hubungan antara strategi program dan keberhasilan belajar 

peserta didik18 

Berdasarkan penjelasan tersebut, evaluasi memiliki peranan penting 

terhadap setiap pihak, yang hasilnya dapat dijadikan sebagai rekomendasi 

bagi penyelenggara program. Manfaat evaluasi bagi peserta didik, evaluasi 

membantu mereka mengetahui perkembangan grafik belajar mereka dan 

apakah ada kemajuan atau penurunan. Bagi orang tua, evaluasi membantu 

mereka mengetahui bahwa anak-anak mereka memiliki kualitas belajar yang 

baik, yang dapat dilihat oleh orang tua dari buku laporan hasil pendidikan. 

Manfaat evaluasi juga dapat dirasakan oleh sekolah, kepala sekolah dan semua 

guru dapat mengetahui bagaimana perkembangan grafik kelulusan peserta 

didik mereka.19 Berdasarkan beberapa penjelasan sebelumnya dapat 

dikatakan bahwa evaluasi program memiliki manfaat yang sangat penting 

yaitu memperbaiki dan mengembangkan kegiatan yang sedang berjalan, 

memperkuat program, membantu menghasilkan perubahan yang konstruktif, 

dan memperkuat keberhasilan belajar peserta didik. Oleh karena itu, jelas 

bahwa evaluasi sangat penting dan bermanfaat dan merupakan bagian 

penting dari perbaikan untuk mencapai hasil yang bermanfaat bagi semua 

pihak. 

Evaluasi pada dasarnya adalah proses seluruh kegiatan yang 

direncanakan dan dirancang untuk menggabungkan dan mengarahkan 

kegiatan lainnya. Oleh karena itu, sekolah dan lembaga pendidikan lainnya 

dapat menggunakan strategi evaluasi untuk memastikan bahwa 

implementasinya sesuai dengan tujuan yang diharapkan. Untuk evaluasi 

                                                         

18 Ambiyar dan D, Metodologi Penelitian Evaluasi Program, 2019, h. 30. 

19 Idrus L, “Evaluasi dalam Proses Pembelajaran,” Adaara: Jurnal Manajemen 
Pendidikan Islam 9, no. 2 (2019): h.  297. 
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program pembelajaran, beberapa prinsip harus diikuti seperti prinsip 

kontinuitas yang mengatakan bahwa evaluasi tidak boleh dilakukan secara 

insidental karena pembelajaran itu suatu proses yang kontinu, prinsip 

komprehensif mengatakan bahwa evaluasi harus mengambil seluruh objek 

sebagai bahan evaluasi, prinsip adil dan obyektifitas mengatakan bahwa 

evaluasi hasil belajar dapat dinyatakan dengan baik jika terlepas dari faktor 

subjektif, kooperative mengatakan bahwa guru harus bekerja sama untuk 

menilai peserta didik, praktis mengatakan bahwa evaluasi yang efektif yaitu 

yang mudah dipahami.20 Memperhatikan prinsip-prinsip evaluasi jelas bahwa 

evaluasi dapat dilakukan dengan prinsip-prinsip di atas sehingga mencapai 

hasil yang optimal. 

Prinsip evaluasi yang pertama yang telah disebutkan bahwa evaluasi 

harus memperhatikan aspek kontinuitas,21 artinya evaluasi pembelajaran 

tidak terbatas pada ujian tengah semester atau akhir semester saja 

namun lebih dari itu, evaluasi harus dilakukan secara konsisten jika pendidik 

ingin mengetahui bagaimana nilai peserta didik berubah. Dengan kata lain, 

evaluasi harus dilakukan dari awal rencana pembelajaran hingga akhir 

pelaporan.  

Evaluasi juga harus memperhatikan prinsip lainnya seperti segi 

komprehensifnya, pendidik seringkali hanya berkonsentrasi pada aspek 

kognitif peserta didik. Namun, aspek afektif dan kognitif juga sangat penting 

                                                         

20 Muhammad Arjuna S, dkk., “Penerapan Prinsip-Prinsip Evaluasi Pembelajaran pada 
Mata Pelajaran al-Qur’an-Hadits,” Jurnal PAI Raden Fatah 4, no. 3 (2022): h. 272–273, 
https://doi.org/10.19109/pairf.v3i3.7046.2. 

21 Ina Magdalena, dkk., “Pentingnya Evaluasi dalam Pembelajaran dan Akibat 
Memanipulasinya,” Jurnal Pendidikan dan Sains 2, no. 2 (2020): h.  253. 
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untuk evaluasi pembelajaran.22 Sebagai pendidik, kita tidak hanya harus 

memastikan bahwa peserta didik harus memahami materi, tetapi kita juga 

harus tahu bagaimana membentuk karakter yang baik bagi peserta 

didik kita sehingga dapat berdampak positif pada kehidupan mereka.23 Oleh 

karena itu, evaluasi pembelajaran yang efektif mencakup proses belajar dan 

hasil belajar peserta didik. 

Kooperatif menjadi aspek penting juga dalam melakukan evaluasi. 

Berbagai pihak, seperti kepala sekolah, guru mata pelajaran, wali kelas, orang 

tua, dan petugas administrasi, pada dasarnya bertanggung jawab atas evaluasi 

pembelajaran. Untuk memastikan bahwa semua pihak yang terlibat dalam 

evaluasi merasa dihargai atas kerja sama mereka, sangat disarankan untuk 

bekerja sama dengan peserta didik itu sendiri.  

Kepraktisan evaluasi juga harus menjadi prinsip penting yang 

perlu diperhatikan. Dengan kata lain, kegiatan tersebut harus menghemat 

waktu, tenaga, dan biaya.24 Ini pada dasarnya bertujuan agar membuka 

peluang bagi guru atau pendidik untuk membuat alat penilaian yang dapat 

digunakan sendiri dan bagi guru lain. Seiring dengan kepraktisan, kita tidak 

boleh lepas dari esensi evaluasi, yaitu mencapai tujuan belajar dengan cara 

terbaik. 

                                                         

22 Tatang Hidayat dan Abas Asyafah, “Konsep Dasar Evaluasi dan Implikasinya dalam 
Evaluasi,” Al-Tadzkiyyah: Jurnal Pendidikan Islam 10, no. I (2019): h. 174. 

23 Azka Salma Salsabilah, dkk., “Peran Guru dalam Mewujudkan Pendidikan Karakter,” 
Jurnal Pendidikan Tambusai 5, no. 3 (2021): h. 7165. 

24 Andhika Ariamaharani, dkk., “Development of Computer-Based BIPA Learning 
Evaluation Tools,” in Proceedings of the 2nd Konferensi BIPA Tahunan (Surakarta: European 
Union Digital Library, 2020), h. 3., https://doi.org/10.4108/eai.9-11-2019.2294955. 
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4. Macam-macam Model Evaluasi Program 

Evaluasi dapat menggunakan beberapa model. Evaluasi dapat 

dilakukan dalam semua aspek, beberapa model evaluasi berikut ini 

merupakan model yang dapat digunakan untuk mengevaluasi program. 

a. Model Evaluasi Program CIPP 

Model yang pertama yaitu model CIPP (context, input, process, and 

product) dikembangkan oleh National Study Committee on Evaluation of Phi 

Delta Kappa, yang dipimpin oleh Stufflebeam dan kawan kawan, di Ohio State 

University pada tahun 1967.25 Model ini adalah singkatan dari empat kata 

yaitu context, input, process, dan product. Komponen dari CIPP mengevaluasi 

bagian konteks, masukan, proses dan hasil. Keempat komponen tersebut 

merupakan sasaran dari model evaluasi program CIPP, yang tidak lain adalah 

proses evaluasi model ini. 

Model CIPP dianggap unik untuk setiap jenis evaluasi yang berkaitan 

dengan perangkat pengambil keputusan (decision) yang berkaitan dengan 

perencanaan dan pengoperasian program.26 Keunggulan model CIPP adalah 

memberikan format evaluasi yang menyeluruh dan komprehensif pada setiap 

tahapan evaluasi, yaitu tahap konteks, masukan, proses, dan produk.  

Evaluasi CIPP dikenal dengan evaluasi formatif.27 Komponen evaluasi 

formatif sama dengan evaluasi sumatif, hanya saja tujuannya berbeda. Jadi, 

evaluasi formatif bertujuan untuk pengambilan keputusan dan perbaikan 

                                                         

25 Ibrahim, Penelitian Evaluasi Bidang Pendidikan (Pendekatan Kualitatif), h. 20. 

26 Hendro Widodo, Evaluasi pendidikan, Jakarta: Rineka Cipta (Yogyakarta: UAD Press, 
2021), h.  45. 

27 Bella Kumalasari dan Lusiana Idawati, “Evaluasi Program Pendidikan Karakter di 
SD Athalia dengan Model CIPP (Context, Input, Process, Product),” Jurnal Akuntabilitas 
Manajemen Pendidikan 11, no. 2 (2023): h. 62, https://doi.org/10.21831/jamp.v11i2.65007. 
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suatu program sedangkan evaluasi sumatif bertujuan untuk menilai 

akuntabilitas program. Model evaluasi ini tentunya memiliki kelebihan dan 

kekurangan. Kelebihan dari evaluasi model CIPP yaitu lebih kompleks dalam 

mengevaluasi suatu program, namun dalam evaluasi ini membutuhkan biaya 

dan waktu yang lebih.28 Keutamaan dari CIPP ini tentunya dapat mengevaluasi 

berbagai jenis program karena dinilai lebih konkrit karena dalam menilai 

melibatkan empat komponen sekaligus. 

b. Model Evaluasi program Four Level 

Model evaluasi program yang kedua yaitu model evaluasi program four 

level. Model evaluasi ini dikenal dengan nama lain sebagai model Kirkpatrick,29 

karena awal dari model evaluasi ini ditulis oleh Donald Kirkpatrick untuk 

melengkapi disertasinya.30 Model evaluasi ini dianggap cocok untuk 

mengevaluasi program pelatihan. Four level yang dimaksud dalam evaluasi ini 

meliputi empat tingkatan yaitu reaction, learning, behavior dan result.31 

Kirkpatrick menjelaskan keempat aspek dalam four level harus dilakukan 

secara konsekuen, karena hasil dari setiap aspek sangat penting dan 

berpengaruh terhadap level-level berikutnya.  

                                                         

28 Kurniawan dan Abd Amri Siregar, “Evaluasi Model CIPP (Context, Input, Process, 
Product)” (Bengkulu: CV Zigie Utama, 2021), h. 170. 

29 Azwar Hadi dkk., “Evaluasi Model Kirkpatrick Pelatihan Baitul Arqam Dalam 
Pembinaan Kompetensi Kepribadian Guru Sma Muhammadiyah Di Kota Palembang,” Edukasi 
Islami: Jurnal Pendidikan Islam 11, no. 2 (2022): h. 3, 
https://doi.org/10.30868/ei.v11i02.3687. 

30 Muh Anwar HM, Sitti Mania, dan Amirah Mawardi, “Implementasi Evaluasi Model 
Kirkpatrick pada Program Pelatihan Teknik Terhadap Guru Pendidikan Agama Islam di SMP,” 
Educational Leadership, 3.1 (2023), h. 85. 

31 Muhammad Imam Khosyiin dan Muhammad Fakhruddin, “Evaluasi Program 
Pelatihan Model Kirkpatrick,” CERMIN: Jurnal Manajemen Dan Pendidikan Berbasis Islam 
Nusantara, 1.2 (2022), h. 44. 
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Kelebihan dari model evaluasi ini cocok diterapkan pada program jenis 

pelatihan.32 Model four level dapat menyederhanakan proses evaluasi 

pelatihan yang kompleks dengan memberi petunjuk langsung tentang jenis 

pertanyaan yang harus ditanyakan dan kriteria yang mungkin sesuai 

dan mengurangi kebutuhan pengukuran untuk evaluasi pelatihan. Evaluasi 

dengan menggunakan model ini dapat menentukan efektivitas  ketepatgunaan 

program yang dijalankan dan mengevaluasi program secara secara utuh di 

semua level evaluasi, dan dilakukan tindak lanjut yang sesuai berdasarkan 

hasil evaluasi di setiap levelnya.  

Keterbatasan model evaluasi ini terletak pada salah satu aspek 

pentingnya, yaitu tidak terdapat input dalam rangkaian evaluasi. Keberhasilan 

pada aspek result kurang maksimal dan hal tersebut dapat dipengaruhi oleh 

perencanaan atau input dari program yang dilaksanakan. 

c. Model Goal Free Evaluation 

Model evaluasi yang dianggap dapat mengevaluasi program, 

selanjutnya yaitu yang dikenal dengan nama goal free evaluation.33 Ini 

didasarkan oleh model goal-free evaluation atau yang dikenal juga sebagai 

model evaluasi bebas tujuan.34 Model  ini membantu penilai untuk melakukan 

evaluasi program tanpa memperhatikan tujuan program. Model ini 

dikembangkan oleh Michael Scriven, seorang profesor dari Universitas 

                                                         

32 Syafril Ramadhon, “Penerapan Model Empat Level Kirkpatrick dalam Evaluasi 
Program Pendidikan dan Pelatihan Aparatur di Pusdiklat Migas,” Forum Diklat, 6.1 (2019), h. 
44. 

33 Ivanka Restu Widy Trianggoro dan Henny Dewi Koeswanti, “Evaluasi Program 
Gerakan Literasi Sekolah (Gelis) Di Sekolah Dasar,” Jurnal Ilmiah Pendidikan Profesi Guru 4, no. 
3 (2021): h. 357, https://doi.org/10.23887/jippg.v4i3.40629. 

34 Raden Ayu Halima dan Triono Ali Mustofa, “Goal Free Evaluation,” Iseedu, 6. no. 2 
(2022), h. 140. 
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Claremont di California, pada tahun 1972. Scriven mengembangkan evaluasi 

program model bebas tujuan, yang membantu penilai untuk menginvestigasi 

apa dampak atau tindakan yang dihasilkan program sehingga 

dapat memastikan bahwa hasil yang dihasilkan adalah hasil yang sebenarnya, 

bukan sekedar hasil yang diharapkan. 

Menurut Scriven dalam Goal Free Evaluation, penilai tidak perlu 

memperhatikan tujuan program saat melakukan evaluasi program. Evaluasi 

jenis ini hanya fokus memperhatikan kinerjanya (kerja)  suatu program, 

dengan mengidentifikasi efek, atau penampilan, baik yang diharapkan 

maupun yang tidak diharapkan.35 Dalam evaluasi program bebas tujuan ini, 

dianggap ada tiga faktor yang mempengaruhi pencapaian tujuan program. 

Pertama, pengaruh efek samping positif yang sesuai dengan tujuan yang 

diinginkan, kedua pengaruh efek samping positif yang dikehendaki, dan yang 

ketiga efek samping positif di luar tujuan yang dikehendaki. 

Perbedaan model goal free evaluation berfokus pada hasil tanpa goal 

(tujuan), sementara model lain berfokus pada proses pengambilan keputusan 

dan menyediakan administrator kunci dengan analisis mendalam untuk 

membuat keputusan yang adil dan tidak bias. Fungsi evaluasi bebas tujuan 

adalah untuk mengurangi bias dan menambah objektivitas. Dalam evaluasi 

yang berorientasi pada tujuan, seorang evaluator secara subjektif persepsinya 

akan membatasi sesuai dengan tujuan. 

                                                         

35 Helda Kusuma Wardani, dkk, “Model-Model Evaluasi Pendidikan Dasar (Scriven 
Model, Tyler Model, dan Goal Free Evaluation),” Jurnal Pendidikan : Riset dan Konseptual 6, no. 
1 (2022): h. 46, https://doi.org/10.28926/riset_konseptual.v6i1.446. 
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d. Model Evaluasi program Discrepancy 

Model selanjutnya yang cocok untuk mengevaluasi program yaitu yang 

disebut dengan model discrepancy. Model ini dikenal dan dikembangkan oleh 

Malcolm Provus pada tahun 1971,36 yang menyatakan bahwa evaluasi adalah 

seni untuk menunjukkan hubungan antara kinerja yang terjadi dan standar 

kinerja.37 Model evaluasi ini dikenal juga dengan istilah model kesenjangan. 

Model kesenjangan adalah model yang menemukan perbedaan dalam 

pelaksanaan program sehingga penilai program dapat mengevaluasi 

perbedaan antara setiap komponennya. Model ini mengevaluasi program 

dengan 5 langkah, yaitu (1) definisi atau desain; (2) instalasi; (3) proses; (4) 

produk; dan (5) perbandingan, atau jika diperlukan, yang kelima berupa biaya 

dan manfaat.  

Model ini dianggap sangat cocok untuk menerapkan penilaian 

kesenjangan dalam program umum, program layanan, dan program 

pemrosesan. Manfaat evaluasi model ketidaksesuaian adalah bahwa ia 

menggunakan konsep penilaian yang lugas dan mendasar namun demikian, 

kelemahannya adalah pendekatan ini berorientasi pada tujuan dan terlalu 

fokus.  

e. Model Evaluasi Program Countenance Stake 

Model evaluasi program yang terakhir yaitu model evaluasi program 

countenance stake. Model ini dinamakan sebagai countenance stake 

dikarenakan pencetusnya bernama Robert Stake. Model ini memiliki 3 aspek 

                                                         

36 Nor Fadhilah dan Asmanah, “Model Discrepancy Sebagai Evaluasi Program 
Pendidikan,” At Turots: Jurnal Pendidikan Islam 5, no. 4 (2023): h. 687. 

37 Warman, Laili Komariyah, dan Khairunnisa Fitrah Umi Kaltsum, “Konsep Umum 
Evaluasi Kebijakan,” Jurnal Ilmu Manajemen dan Pendidikan 3, no. SE (2023): h.  30. 
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penting dalam mengevaluasi program, yaitu yang dikenal dengan masukan 

atau antecedent, proses atau transaction dan hasil atau outcome. Perbedaan 

evaluasi atau keutamaan dari model evaluasi ini yaitu terdapat dua matriks 

yang dapat membedakan antara tujuan dilaksanakannya suatu program dan 

membandingkannya dengan standar yang telah ditetapkan. Model 

countenance stake hampir mirip dengan model evaluasi CIPP. Perbedaan 

keduanya terletak pada komponen yang dievaluasi. CIPP mengevaluasi 

seluruh komponen yang ada dalam program yang dilaksanakan sedangkan 

dalam evaluasi countenance stake agar data yang dihasilkan lebih akurat maka 

menggunakan analisis contingency dan congruence. 

Memandang berbagai model evaluasi, kajian ini akan menggunakan 

model evaluasi countenance stake dalam mengevaluasi program 

pembelajaran bahasa Arab di Madrasah Tsanawiyah Negeri 3 Enrekang, 

keutamaan dan keunggulan dari model ini dianggap paling sesuai dengan 

fokus penelitian yang memiliki kompleksitas permasalahan pada program 

pembelajaran di madrasah yang menjadi lokasi penelitian. Model Evaluasi 

Countenance Stake akan mendeskripsikan sistem pembelajaran dan 

memberikan pertimbangan-pertimbangan (judgement) terhadap hasil data 

yang diperoleh berkaitan program pembelajaran bahasa Arab di Madrasah 

Tsanawiyah Negeri 3 Enrekang. 

5. Model Evaluasi Program Countenance Stake 

Sejarah model evaluasi ini dikenal sebagai contingency-congruence 

model (CCM), yang juga disebut countenance model, sejak tahun 1967.38 Model 

ini menekankan bahwa evaluator harus membuat keputusan dan menilai 

                                                         

38 Ira Fatmawati, “Evaluasi Kurikulum Madrasah Aliyah Plus Keterampilan di MAN 1 
Kota Kediri dengan Countenance Model Stake” (Institut Agama Islam Negeri Kediri, 2022), h. 
31. 
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program secara tepat, akurat, dan menyeluruh karena setiap kali menilai 

program, kita selalu melakukan perbandingan relatif antara program yang 

dijalankan dan standar yang ditetapkan. 

Dikatakan pula bahwa model evaluasi countenance stake 

dikembangkan pertama kali oleh Robert Stake, sehingga model ini dikenal 

dengan countenance stake.39 Evaluasi model ini terdiri dari tiga langkah yaitu 

masukan (antecedent), pelaksanaan (transaction) dan hasil (outcome).40 

Setiap langkah terdiri dari tiga bagian: deskripsi, standar dan keputusan atau 

evaluasi. Antecedent adalah kondisi yang ada sebelum suatu pernyataan yang 

dapat dikaitkan dengan suatu hasil, misalnya latar belakang pendidik, 

kurikulum yang sesuai, sumber daya yang tersedia, sarana dan prasarana 

pendukung. Transaction adalah suatu aspek  yang dinamis, suatu proses yang 

membimbing (aktivitas, proses, dan sebagainya), seperti interaksi antara 

pendidik atau guru dan peserta didik. Output merupakan dampak pengalaman 

belajar (observasi dan hasil  kerja), seperti kinerja pendidik atau guru, 

peningkatan kinerja pendidik atau guru, dan hasil belajar peserta didik. 

Evaluasi countenance stake didasarkan pada kebutuhan program yang 

dievaluasi untuk memperoleh pengalaman dan teori tentang program 

pembelajaran yang dievaluasi dan mendeskripsikan secara menyeluruh 

bagaimana pendidik menerapkan program pembelajaran.  Model ini juga 

disebut model evaluasi pertimbangan. Maksud dari pertimbangan, evaluasi 

program dengan membandingkan kondisi hasil evaluasi dari program, dengan 

                                                         

39 Ambiyar dan D, Metodologi Penelitian Evaluasi Program, 2019, h. 43. 

40 Waskito, dkk., “Countenance Evaluation Of Virtual Reality (Vr) Implementation In 
Machining Technology Courses,” Journal of Applied Engineering and Technological Science 4, 
no. 2 (2023): h. 828. 



27 
 

 
 

tujuan objektif yang sama dan membandingkannya dengan standar yang 

ditetapkan oleh program. 

Model evaluasi countenance stake menekankan bahwa evaluator 

membuat keputusan atau penilaian yang benar, akurat dan lengkap tentang 

program yang dievaluasi.41 Model evaluasi ini data diproses dengan tiga 

kategori yaitu tentang antecedent (input), transaction (proses) dan outcome 

(produk) data tidak hanya dibandingkan untuk menentukan kesenjangan 

antara yang diperoleh dengan yang diharapkan, tetapi juga dibandingkan 

dengan standar yang mutlak agar diketahui dengan jelas kemanfaatan 

kegiatan di dalam suatu program. 

6. Langkah-langkah Evaluasi Program Countenance Stake 

Evaluasi program countenance stake memiliki langkah-langkah yang 

dijabarkan dalam bentuk matriks agar kejelasan penelitian lebih lengkap. 

Perlu dipahami bahwa evaluasi menggunakan model evaluasi countenance 

stake memiliki beberapa tahapan yaitu antecedent, transaction dan outcome. 

Ketiga komponen countenance stake tersebut sangat penting dalam program 

yang diteliti. Bentuk lengkap langkah-langkah dan matriks dalam model 

evaluasi ini, digambarkan seperti diuraikan pada tabel berikut ini. 

Tabel 2.1 Matriks Model Evaluasi Countenance Stake42 
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41 Ambiyar dan D, Metodologi Penelitian Evaluasi Program, 2019, h. 185. 

42 Mukmila dan Choirina, “Evaluasi Pembelajaran Bahasa Arab di Perguruan Tinggi 
Berbasis Pesantren,” h. 4. 
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Berdasarkan matriks yang digambarkan, matriks evaluasi countenance 

stake secara umum terbagi menjadi dua matriks yaitu matriks deskripsi dan 

matriks pertimbangan.43 Matriks deskripsi dan matriks pertimbangan adalah 

dua matriks yang sangat penting dalam evaluasi countenance stake.44 Setiap 

matriks terdiri dari dua kategori dan tiga bagian.45 Tiga bagian tersebut 

berkaitan dengan antecedent, transaction dan outcome. 

a. Rational 

Langkah awal yang dilakukan adalah menyusun rational dari program 

pembelajaran yang dievaluasi, yang berguna untuk menjelaskan pentingnya 

suatu program.46 Rational berkaitan dengan dikumpulkannya data awal 

tentang program yang telah dilaksanakan oleh guru yang meliputi 

perencanaan, pelaksanaan, dan hasil belajar peserta didik berdasarkan kajian 

                                                         

43 Talim, “Studi Evaluatif Sistem Pembelajaran Bahasa Arab di MA Putra Pondok 
Modern Darussalam Liabuku Kota Bau Bau,” (Pascasarjana UIN Alauddin Makassar, 2020), h. 
25–28. 

44 Dewa Gede Hendra Divayana, I. Gede Sudirtha, dan I. Ketut Gading, “Application 
Design of Countenance Evaluation Based on Tri Hita Karana-Aneka for Evaluating The 
Students’ Computer Capability and Students’ Character,” Cogent Psychology 7, no. 1 (2020): 4, 
https://doi.org/10.1080/23311908.2020.1773095. 

45 Yayan Sopian, dkk., “Evaluasi Program Implementasi Pembelajaran Tematik 
Terpadu Pada Sekolah Dasar Negeri (SDN) Se-Kecamatan Menes Kabupaten Pandeglang - 
Banten,” Jurnal Tunas Bangsa 7, no. 1 (2020): h. 24. 

46 Eddy Fadillah Safardan, “Evaluasi Program Akselerasi Mutu Sekolah Berwawasan 
Internasional (PAMS-BWI) Di LPMP Jawa Barat (Penerapan Model Evaluasi Countenance 
Stake)” (Universitas Negeri Jakarta, 2016), h. 76. 
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teoretis, dukungan peraturan yang berlaku, serta kondisi nyata sekolah. Hal 

yang dilakukan setelah memenuhi rational yaitu masuk pada description 

matrix dan judgment matrix, yang akan dijelaskan pada uraian berikut. 

b. Description matrix 

Description matrix ini berisi tentang gambaran atau deskripsi program 

yang dilaksanakan. Matriks ini memiliki prosedur dengan melihat intent atau 

tujuan yang diharapkan kemudian mengamatinya melalui aspek observation.  

1) Intent  

Langkah pertama yang harus dilakukan adalah merencanakan kategori 

pertama matriks deskripsi yaitu intent. Intent yang terdapat dalam matriks 

deskripsi tersebut dimaknai sebagai tujuan yang diharapkan dari pelaksanaan 

program.47 Seorang guru sebagai pengembang program menetapkan tujuan, 

untuk kegiatan tertentu di kelas. Semua tujuan tersebut dimasukkan ke dalam 

antecedent (konteks awal) yang direncanakan.  

Intent ini apabila dikaitkan dengan program pembelajaran maka 

mencakup semua hal yang berkaitan dengan tujuan yang diharapkan dari 

masing-masing aspek yaitu tujuan yang diharapkan pada aspek antecedent, 

transaction maupun outcome.48 Setiap aspek evaluator bertindak untuk 

menelusuri intent dari ketiga aspek dalam program pembelajaran bahasa Arab 

sehingga langkah selanjutnya dapat terarah dengan baik karena telah 

menyusun tujuan yang diharapkan pada langkah awal program. Intent dalam 

konteks sekarang adalah kurikulum yang dikembangkan atau digunakan oleh 

                                                         

47 Dina Mardiana, dkk, “Evaluasi Model Countenance Stake dalam Program Pelatihan 
Bagi Guru SD Mengaplikasikan Metode Pengajaran Bahasa,” Jurnal Pendidikan Dasar & 
Menengah-EduMedia 1, no. 2 (2023): h. 17. 

48 Arief Aulia Rahman dan Cut Eva Nasryah, Evaluasi Pembelajaran (Jawa Timur: 
Uwais Inspirasi Indonesia, 2019), h. 43. 
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satuan pendidikan.  Intent dalam konteks guru adalah silabus dan Rencana 

Program Pengajaran (RPP) guru yang menetapkan prasyarat sesuai entry 

behaviour untuk suatu kegiatan kelas. Lebih lanjut, guru merencanakan apa  

yang  diperkirakan akan  terjadi  pada  waktu interaksi  di  kelas,  dan  

kemampuan  apa  yang diharapkan  untuk  dimiliki  peserta  didik  setelah  

proses  interaksi  berlangsung sehingga aspek  intent  dapat terpenuhi dengan  

mengumpulkan data dari program yang dievaluasi. 

2) Observation  

Kategori kedua yang harus dikerjakan yaitu observation. Observasi 

adalah kategori kedua matriks deskripsi. Observasi berkaitan dengan apa yang 

sebenarnya terjadi sebagai implementasi dari rencana kategori pertama, yaitu 

yang diharapkan dari intent. Dalam kategori ini, dilakukan observasi 

(pengumpulan data) tentang apa yang sebenarnya terjadi di lapangan secara 

teliti dan teratur,49 yang berkaitan dengan antecedent (konteks awal), 

transaction, dan outcome. Oleh karena itu, evaluator harus memahami rencana 

sebelumnya, menemukan data yang diperlukan, dan membuat prosedur atau 

alat untuk mengumpulkan data yang diperlukan.  

c. Judgment matrix 

Matriks selanjutnya yaitu judgment matrix sebagai gambaran 

pertimbangan program yang dilaksanakan. Matriks ini prosedurnya juga 

terdapat dua langkah, yaitu melihat standard yang ditetapkan pada program 

yang dilaksanakan, kemudian melakukan judgment atau pertimbangan 

                                                         

49 Kurniawan dan Siregar, “Evaluasi Model CIPP (Context, Input, Process, Product),” h. 
274. 
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terhadap program yang dievaluasi.50 Matriks pertimbangan terdiri dari 

kategori standard dan judgment tetap yang berfokus pada antecedent (konteks 

awal), transaction, dan outcome.  

1) Standard  

Kategori pertama pada matriks pertimbangan disebut dengan 

standard. Standard sebagai kategori pertama  adalah kategori yang harus 

dipenuhi oleh program yang dievaluasi.51 Dalam hal ini, standar tersebut 

adalah standar yang harus dipenuhi oleh program pembelajaran, mulai dari 

standar yang ditetapkan untuk antecedent, transaction dan terakhir outcome. 

Standard dapat menggunakan standar yang telah ditetapkan oleh institusi 

atau sekolah atau berdasarkan aturan resmi. 

2) Judgment  

Kategori kedua adalah judgment, evaluator mempertimbangkan apa 

yang telah dilakukan dari matriks pertimbangan kategori standard, atau 

dengan kata lain sebagai simpulan dari hasil evaluasi.52 Analisis terhadap 

kesesuaian standard dengan data hasil penelitian akan menjadi dasar dalam 

pengambilan keputusan (judgment).53 Pengambilan keputusan ini 

dilaksanakan untuk ketiga komponen evaluasi yaitu antecedent, transaction, 

dan juga outcome. Hasil dari pengambilan keputusan akan menghasilkan 

                                                         

50 Sopian, Bintoro, dan Bagaskorowati, “Evaluasi Program Implementasi 
Pembelajaran Tematik Terpadu Pada Sekolah Dasar Negeri (SDN) Se-Kecamatan Menes 
Kabupaten Pandeglang - Banten,” h. 24. 

51 Amalia Puspayanti, “Evaluasi Pembelajaran Diklat Menggunakan Model 
Countenance Stake,” Andragogi Jurnal Diklat Teknis 6, no. 1 (2018): h. 147. 

52 Rahman dan Nasryah, Evaluasi Pembelajaran, h. 45. 

53 Divayana, Sudirtha, dan Gading, “Application Design of Countenance Evaluation 
Based on Tri Hita Karana-Aneka for Evaluating The Students’ Computer Capability and 
Students’ Character,” h. 4. 



32 
 

 
 

rekomendasi.54 Rekomendasi dalam evaluasi program bertujuan sebagai 

perbaikan terhadap program pembelajaran yang telah dilaksanakan sebagai 

rangkaian dalam mata pelajaran yang dievaluasi. Dalam membuat 

rekomendasi, evaluator harus memiliki sikap kehati-hatian terhadap program 

yang dievaluasi. Evaluator harus objektif dalam menetapkan rekomendasi, 

tidak mudah dipengaruhi oleh keinginan pribadi, agar dapat memberikan data 

sesuai dengan keadaannya, selanjutnya dapat mengambil kesimpulan 

sebagaimana diatur oleh ketentuan yang harus diikuti.  

Hasil dari evaluasi program diharapkan berupa saran-saran bagi 

dikeluarkannya kebijakan lanjutan apabila sudah diperoleh informasi yang 

dikumpulkan oleh evaluator program. Informasi yang terkumpul dan sudah 

dirumuskan menjadi kesimpulan, agar menjadi jelas arah kebijakan yang 

harus dilakukan pengambil keputusan, perlu diubah menjadi suatu rumusan 

rekomendasi. Dalam hal ini yang diberikan kepada pengambil keputusan 

bukan sekedar saran-saran, tetapi membuat pernyataan yang cenderung 

memuji program atau menentukan bagian yang perlu diperbaiki agar 

pengambil keputusan semakin berkeyakinan untuk menetapkan kebijakan 

lanjutan dari program yang dievaluasi. 

d. Antecedent 

Antecedent sebagai aspek pertama yang ditelusuri dalam evaluasi jenis 

ini, maka hal yang ditelusuri berkaitan dengan masukan atau perencanaan 

program yang dilaksanakan.55 Hal-hal yang berkaitan dengan antecedent 

                                                         

54 Mustafa, “Model Discrepancy sebagai Evaluasi Program Pendidikan,” h. 184. 

55 Yoga Budi Bhakti, Burhanuddin Tola, dan Dinny Devi Triana, “Aitpo (Antecedent, 
Input, Transaction, Product, Outcomes): Mixed Model Evaluasi Cipp Dan Countenance Sebagai 
Pendekatan Evaluasi Program Kampus Mengajar,” JURNAL HURRIAH: Jurnal Evaluasi 
Pendidikan dan Penelitian 3, no. 1 (2022): h. 21, https://doi.org/10.56806/jh.v3i1.61. 
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berkaitan dengan latar belakang program yang dievaluasi, tujuan program, 

bagaimana peran pemangku program yang dievaluasi, sarana dan prasarana, 

serta hal lain yang berkaitan dengan perencanaan dan persiapan sebelum 

program dilaksanakan. Antecedent yang dimaksud dalam program 

pembelajaran adalah berkaitan dengan perencanaan pembelajaran. Hal 

pertama yang dilihat adalah kelengkapan komponen RPP mulai dari identitas 

sekolah sampai penilaiannya, kemudian melihat kesesuaian beberapa 

komponen tersebut dengan yang disebutkan dalam silabus. Instrumen yang 

digunakan adalah telaah dokumentasi. Dokumen RPP yang dimiliki guru mata 

pelajaran dinilai sesuai pedoman yang telah ditetapkan peneliti.  

Penilaian antecedent ini mengacu pada Keputusan Menteri Agama 

Republik Indonesia Nomor 347 Tahun 2022 Tentang Pedoman Implementasi 

Kurikulum Merdeka Pada Madrasah.56 Keputusan Menteri ini mengatur 

tentang kurikulum dan pembelajaran di madrasah, yaitu pembelajaran di 

madrasah terdiri dari berbagai aktivitas yang saling terkait, seperti 

perencanaan, pelaksanaan, dan penilaian atau asesmen. Standar lain yang 

digunakan untuk menilai antecedent ini yaitu berdasarkan Peraturan Menteri 

Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 16 

Tahun 2022 Tentang Standar Proses pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang 

Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah.57 Pendidik melakukan 

perencanaan pembelajaran untuk merencanakan kegiatan pembelajaran yang 

dilakukan untuk mencapai tujuan pembelajaran dan untuk memastikan 

bahwa guru telah mempersiapkan diri dengan baik dan berkualitas sebelum 

                                                         

56 Pedoman Implementasi Kurikulum Merdeka pada Madrasah, 347 (Indonesia: 
Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia, 2022). 

57 Permendikbudristek, Peraturan Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan 
Teknologi Tentang Standar Proses Pada Pendidikan Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar dan 
Jenjang Pendidikan Menengah, Nomor 16 (2022). 
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memulai kegiatan pembelajaran. Adanya gagasan kreatif yang membuat 

pelaksanaan pembelajaran yang efektif adalah tanda mutu perencanaan 

pembelajaran. Perencanaan pembelajaran harus sederhana, simpel, dan 

mudah digunakan. Rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP) adalah jenis 

perencanaan pembelajaran yang paling umum dibuat. 

Pelaksanaan pembelajaran memperhatikan prinsip prinsip dalam 

pelaksanaannya,58 beberapa hal yang dimaksud yaitu a) penguatan pola 

pembelajaran religius, b) menerapkan pembelajaran yang menggunakan nilai-

nilai keislaman sebagai pengikat pola hubungan pendidik dengan peserta 

didik, c) menerapkan pembelajaran aktif dan pengalaman langsung bagi 

peserta didik, d) memperhatikan perbedaan individu peserta didik, 

e)mengacu pada hasil identifikasi dan asesmen untuk mengetahui potensi, 

masalah, hambatan, dan menentukan program pembelajaran, f) dirancang 

dengan mempertimbangkan tahap perkembangan dan tingkat pencapaian 

peserta didik, g) dirancang dan dilaksanakan untuk membangun kapasitas 

belajar peserta didik dan kapasitas mereka untuk menjadi pembelajar 

sepanjang hayat, h) pembelajaran mendukung perkembangan kognitif dan 

karakter peserta didik secara berkelanjutan dan holistik, dan i) pembelajaran 

yang dirancang sesuai konteks kehidupan dan budaya peserta didik.  

Penilaian dalam program pembelajaran juga diatur dengan 

memperhatikan  prinsip-prinsip asesmen, yaitu a)  adil yang berarti penilaian 

tidak menguntungkan atau merugikan peserta didik tertentu berdasarkan 

perbedaan gender, agama, suku, budaya, adat istiadat, status sosial ekonomi, 

atau berkebutuhan khusus, b) objektif, berarti penilaian didasarkan pada 

                                                         

58 Pedoman Implementasi Kurikulum Merdeka pada Madrasah, Nomor 347 
(Indonesia: Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia, 2022). 
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prosedur dan kriteria yang jelas, tidak dipengaruhi subjektivitas penilai, dan 

c) edukatif, berarti hasil penilaian digunakan sebagai umpan balik 

pembelajaran, referensi untuk pendidik dan orang tua dalam merancang 

pembelajaran dan penguatan karakter. Penilaian juga dapat menggunakan tes 

tulis, praktek, penugasan, portofolio dan atau bentuk lain yang ditetapkan oleh 

madrasah. 

e. Transaction 

Aspek kedua dalam evaluasi countenance stake yaitu transaction. 

Bagian kedua countenance stake ini membahas tentang proses program 

dijalankan. Transaction atau dikenal sebagai proses, adalah proses 

pembelajaran yang dilakukan sesuai dengan rencana pembelajaran yang 

ditetapkan.  

Evaluasi program pembelajaran yang berkaitan dengan transaction, 

adalah semua bagian komponen dari proses pembelajaran tersebut 

dilaksanakan. Hal-hal yang berkaitan dengan proses pembelajaran yaitu 

berkaitan dengan materi, media , metode sumber belajar dan aspek penting 

lainnya yang perlu dievaluasi selama proses pembelajaran berlangsung. 

Penilaian dari transaction mengacu pada Peraturan Menteri 

Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 16 

Tahun 2022 Tentang Standar Proses pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang 

Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah.59 Pedoman standar lain 

yang digunakan dalam menilai transaction yaitu Keputusan Menteri Agama 

Republik Indonesia Nomor 347 Tahun 2022 Tentang Pedoman Implementasi 

                                                         

59 Permendikbudristek, Peraturan Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan 
Teknologi Tentang Standar Proses Pada Pendidikan Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar dan 
Jenjang Pendidikan Menengah, Nomor 16 (Indonesia, 2022). 
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Kurikulum Merdeka Pada Madrasah.60 Kedua peraturan ini berisikan standar 

dalam melaksanakan pembelajaran. 

Standar proses berfungsi sebagai pedoman untuk menjalankan proses 

pembelajaran yang efektif. Digunakan untuk mengoptimalkan potensi, 

inisiatif, kemampuan, dan kemandirian peserta didik. Standar Perencanaan 

pembelajaran dibuat secara fleksibel untuk peserta didik, jelas dan sederhana. 

Perencanaan pembelajaran memuat tujuan pembelajaran yang jelas, langkah-

langkah pembelajaran dan penilaian pembelajaran. 

Pelaksanaan pembelajaran juga telah diatur, tentang strategi 

pembelajaran yang dirancang untuk memberi pengalaman belajar yang 

berkualitas dengan cara memberi kesempatan materi untuk diterapkan pada 

masalah atau situasi nyata, mendorong peserta didik untuk berinteraksi dan 

berpartisipasi aktif, mengoptimalkan penggunaan sumber daya di lingkungan 

sekolah dan masyarakat, dan menggunakan teknologi komunikasi dan 

informasi. Pelaksanaan pembelajaran harus memperhatikan aspek 

perkembangan dan usia peserta didik, tingkat pemahaman, kondisi psikologis 

dan fisik peserta didik dan bagaimana latar belakang peserta didik. 

Penilaian pembelajaran adalah evaluasi rencana dan pelaksanaan 

pembelajaran. Perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran yang dimaksud 

dievaluasi dengan merefleksi bagaimana proses pembelajaran dan 

perencanaan dilaksanakan. 

                                                         

60 Pedoman Implementasi Kurikulum Merdeka pada Madrasah, 347 (Indonesia: 
Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia, 2022). 
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f. Outcome  

Outcome adalah bagian countenance stake yang terakhir diuji. Outcome 

berkaitan hasil atau luaran dari program yang dijalankan.61 Outcome atau 

produk,  dari pelaksanaan pembelajaran adalah hasil belajar peserta didik.62 

Apabila dikaitkan dengan program pembelajaran, maka outcome mencari 

dampak yang diberikan program kepada peserta didik sehingga hasilnya akan 

dibandingkan dengan standar pada matriks pertimbangan dan menghasilkan 

rekomendasi untuk program yang dievaluasi. Sama dengan antecedent dan 

transaction, standar yang digunakan untuk melihat hasil dari program 

pembelajaran berdasarkan peraturan yang ditetapkan oleh Peraturan Menteri 

Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 16 

Tahun 2022 Tentang Standar Proses pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang 

Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah.63 Pedoman standar lain 

yang digunakan dalam menilai transaction yaitu Keputusan Menteri Agama 

Republik Indonesia Nomor 347 Tahun 2022 Tentang Pedoman Implementasi 

Kurikulum Merdeka Pada Madrasah.64 Pijakan payung hukum ini membantu 

evaluator dalam menilai program, sehingga dapat membandingkannya 

dengan standar yang telah ditetapkan. 

                                                         

61 Nasarudin dan Ahmad Helwani Syafii, “Evaluasi Kurikulum Madrasah Inklusi pada 
Era Kenormalan Baru,” Inklusi 9, no. 1 (2022): h. 104, https://doi.org/10.14421/ijds.090106. 

62 Alwina Sucita, dkk., “Evaluasi Pembelajaran Biologi di MAN 10 Kota Bengkulu 
Menggunakan Model Countenance Stake,” Jurnal Muara Pendidikan 5, no. 1 (2020): h. 490, 
https://doi.org/10.52060/mp.v5i1.200. 

63 Permendikbudristek, Peraturan Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan 
Teknologi Tentang Standar Proses Pada Pendidikan Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar dan 
Jenjang Pendidikan Menengah, Nomor 16 (Indonesia, 2022). 

64 Pedoman Implementasi Kurikulum Merdeka pada Madrasah, 347 (Indonesia: 
Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia, 2022). 
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g. Congruence dan Contingency 

Analisis congruence yang bertujuan untuk mengidentifikasi kesesuaian 

atau perbedaan antara description matrix (intent dan observation) dengan 

judgment matrix (standard dan judgment). Identifikasi ini dilakukan untuk 

seluruh komponen yaitu antecedent, transaction, dan outcome. Selain itu, 

analisis contingency dipergunakan untuk mengidentifikasi kesesuaian 

antecedent, transaction, dan outcome. Konsep Contingency menganalisis data 

secara vertikal, sedangkan konsep Congruence menganalisis data secara 

horizontal. 

Berdasarkan penjelasan dari description matrix dan judgment matrix, 

maka selain memberikan penjelasan tentang evaluasi, penting untuk 

mempertimbangkan hasil evaluasi sehingga ada kesepakatan yang mengarah 

pada rekomendasi terhadap program yang dievaluasi. 

7. Kelebihan Evaluasi Program Countenance Stake 

Evaluasi program pembelajaran dengan menggunakan model 

countenance tentunya memiliki keuntungan dan keterbatasan dalam 

penerapannya, sehingga sangat penting untuk mengetahui keterbatasan dan 

kelebihan dari model evaluasi program ini. Kelebihan model evaluasi 

countenance stake adalah dapat memberikan gambaran menyeluruh tentang 

kinerja program yang dievaluasi, yang mencakup: 

 

a. Pendekatan Holistik 

Pendekatan holistik dimaksudkan bahwa untuk menilai kinerja suatu 

program,65 model evaluasi countenance stake maka perlu menggunakan 

                                                         

65 Misykat Malik Ibrahim, PENELITIAN EVALUASI BIDANG PENDIDIKAN (Pendekatan 
Kualitatif) (Makassar: Alauddin University Press, 2018), h. 31. 
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pendekatan holistik. Dengan melibatkan semua pemangku kepentingan, 

model ini memberikan gambaran yang lebih lengkap tentang kinerja 

organisasi daripada hanya melihat aspek finansial. 

b. Perhatian pada Pemangku Kepentingan 

Mempertimbangkan kebutuhan dan kepentingan orang-orang yang 

terlibat dalam lembaga, seperti karyawan, pelanggan, mitra bisnis, 

masyarakat, dan lain-lain, model ini memberikan wawasan yang lebih baik 

tentang bagaimana lembaga berdampak pada semua pihak yang terlibat. 

c. Evaluasi Multi Dimensi 

Model evaluasi program countenance stake memiliki kelebihan yaitu, 

berbagai komponen dalam program diperhatikan. Dengan mengevaluasi 

masing-masing komponen ini, model ini mengidentifikasi kekuatan dan 

kelemahan lembaga/program secara menyeluruh dan memberikan 

pemahaman yang lebih luas tentang bagaimana kinerja program dipengaruhi 

oleh berbagai aspek. 

d. Relevansi dan Adaptabilitas 

Relevansi dan fleksibilitas dalam model countenance stake dapat 

diterapkan pada berbagai jenis program, dari skala kecil hingga besar. Ini 

membantu penyesuaian sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan unik 

setiap program/lembaga. 

Evaluasi program jenis ini tentunya memiliki keterbatasan, yaitu salah 

satu kelemahan model Countenance adalah bahwa itu terlalu berfokus pada 

bagaimana proses seharusnya dilakukan daripada apa yang terjadi di 
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lapangan.66 Selain itu, model ini cenderung berfokus pada manajemen rasional 

daripada memahami kompleksitas realitas empiris. 

B. Program Pembelajaran Bahasa Arab 

1. Definisi Program Pembelajaran Bahasa Arab 

Pembelajaran adalah proses interaksi peserta didik dengan pendidik 

dan sumber belajar di lingkungan belajar. Pembelajaran adalah bantuan yang 

diberikan oleh pendidik agar peserta didik dapat memperoleh pengetahuan 

dan pengetahuan, menguasai keterampilan dan membangun sikap dan 

kepercayaan. Dengan kata lain, pembelajaran adalah proses membantu 

peserta didik belajar dengan baik. Pembelajaran terjadi sepanjang hidup 

seseorang, dan ini dapat terjadi dimanapun dan kapanpun.67 Definisi 

Pembelajaran disebutkan bahwa, seorang guru mengajarkan pengetahuan 

kepada peserta didik untuk mereka mempelajarinya.68 Pembelajaran 

merupakan upaya pendidik untuk mewujudkan pembelajaran yang 

menghasilkan transfer ilmu, kemahiran, pembentukan karakter dan 

kepercayaan pada peserta didik.  

Pembelajaran pada pokoknya adalah tahapan-tahapan kegiatan guru 

dan peserta didik dalam mengelola program pembelajaran yang 

meliputi rencana kegiatan yang mencakup teori pokok dan kemampuan dasar, 

serta alokasi waktu, pengukuran pencapaian hasil belajar, dan langkah-

                                                         

66 Bhakti, Tola, dan Triana, “Aitpo (Antecedent, Input, Transaction, Product, 
Outcomes): Mixed Model Evaluasi Cipp Dan Countenance Sebagai Pendekatan Evaluasi 
Program Kampus Mengajar,” h. 20. 

67 Ubabuddin, “Hakikat Belajar dan Pembelajaran di Sekolah Dasar,” Journal Edukatif 
5, no. 1 (2019): h. 21, https://doi.org/https://doi.org/10.37567/jie.v5i1.53. 

68 Lady Farah Aziza dan Ariadi Muliansyah, “Keterampilan Berbahasa Arab dengan 
Pendekatan Komprehensif,” El-Tsaqafah : Jurnal Jurusan PBA 19, no. 1 (2020): h. 60–62, 
https://doi.org/10.20414/tsaqafah.v19i1.2344. 
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langkah kegiatan pembelajaran untuk setiap materi pokok mata pelajaran. 

Berdasarkan penjelasan sebelumnya, dapat dikatakan bahwa definisi 

pembelajaran adalah proses transfer ilmu yang dilakukan oleh pendidik 

kepada peserta didik yang meliputi beberapa tahapan untuk menghasilkan 

keterampilan, pembentukan karakter serta kepercayaan peserta didik. 

Definisi evaluasi pada program pembelajaran bahasa Arabmerupakan suatu 

rangkaian kegiatan yang dilakukan dengan menggunakan landasan teori yang tepat 

dan diikuti dengan perencanaan dan tahapan yang sistematis dan bertujuan untuk 

mengetahui tingkat keberhasilan pembelajaran bahasa Arab serta mengetahui 

apakah program pembelajaran bahasa Arab sesuai dengan keadaan kelas atau 

sebaliknya. 69 Jika sesuai, program dapat dilanjutkan, tetapi jika tidak, maka perlu 

dilakukan pembaharuan. 

2. Komponen-komponen Program Pembelajaran Bahasa Arab 

Empat hal yang menjadi  perencanaan program pembelajaran bahasa 

Arab. Hal pertama tersebut adalah kritis dan inovatif dalam lingkungan 

belajar. Yang kedua adalah mampu mengembangkan, menerapkan, dan 

mengkomunikasikan ide-ide kepada orang lain. Ketiga adalah menjadi terbuka 

dan responsif terhadap berbagai sudut pandang. Keempat, diharapkan bahwa 

ide-ide kreatif yang tercipta dapat memberikan sumbangsi dimana inovasi 

diterapkan. Berikut ini adalah kerangka acuan yang meliibatkan tiga 

kommponen evaluasi countenance stake. Ketiga komponen program tersebut 

dibahas berdasarkan permasalah penelitian dan tinjauan teoretis serta 

deskripsi program: 

                                                         

69 Muhimmatul Choiroh, “Evaluasi Pembelajaran Bahasa Arab Berbasis Media E-
Learning,” Jurnal Naskhi: Jurnal Kajian Pendidikan dan Bahasa Arab 3, no. 1 (2021): h. 44, 
https://doi.org/10.47435/naskhi.v3i1.554. 
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a. Komponen Antecedent (Masukan) dalam Program Pembelajaran 

Bahasa Arab  

1. Perencanaan Pembelajaran Bahasa Arab 

Komponen penting dari program pembelajaran yang pertama adalah 

perencanaan pembelajaran. Perencanaan pembelajaran itu sendiri adalah 

persiapan tentang perkiraan aktivitas atau kegiatan yang rencananya 

dilakukan kedepannya.70 Perencanaan pembelajaran sangat penting 

agar peserta didik dapat mencapai atau memahami apa yang harus didapat 

setelah proses pembelajaran berakhir.71 Perencanaan pembelajaran dapat 

dikatakan menjadi komponen penting karena tanpa adanya tujuan 

pembelajaran pendidik tidak dapat menentukan capaian yang ingin diberikan 

kepada peserta didik dan pembelajaran terasa lebih efektif karena memiliki 

arah yang jelas. Berkaitan dengan hal ini, tujuan dari arah perencanaan 

pembelajaran abad 21 adalah: 

Tabel 2.2: Tujuan Perencanan Pembelajaran Abad 21 

Tujuan komunikasi 

Tujuan budaya 

Tujuan saling keterkaitan 

Tujuan perbandingan 

Tujuan komunitas 

                                                         

70 Adisel, dkk., “Komponen-Komponen Pembelajaran dalam Kurikulum 2013 pada 
Mata Pelajaran IPS,” Journal of Education and Instruction (JOEAI) 5, no. 1 (2022): h. 300, 
https://doi.org/10.31539/joeai.v5i1.3646. 

71 Nahdatul Hazmi, “Tugas Guru dalam Proses Pembelajaran,” JOEAL (Journal Of 
Education and Instruction) 2, no. 1 (2019): h. 61. 
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Tujuan komunikasi yang dianggap penting pada program 

pembelajaran khususnya bahasa Arab72, yaitu: 

1) Kemampuan untuk menyampaikan dan memahami makna 

didasarkan pada tiga model komunikasi: interpersonal 

(interpersonal), transaksi dua arah dengan orang lain, dan 

interpretasi (memahami secara lisan, tulisan, dan presentasi). 

Dengan mempelajari bahasa Arab, diharapkan peserta didik dapat 

berkomunikasi dengan lawan bicara, menjelaskan topik secara 

lisan, dan berpartisipasi dalam diskusi di forum kelas dengan 

menggunakan bahasa Arab. 

2) Hendaknya mengajarkan empat kemahiran berbahasa Arab secara 

terintegrasi dan berkelanjutan. Nadhariyatul Wahdah adalah istilah 

metode yang digunakan untuk mengajarkan empat kemahiran 

berbahasa Arab dalam kesatuan materi yang mencakup 

keseluruhan keterampilan tersebut. 

3) Kemampuan interpersonal adalah mampu secara aktif bernegosiasi 

makna antar individu. Pendidik mengobservasi dan memonitor 

antar peserta didik satu dengan yang lainnya untuk melihat 

bagaimana makna dan maksud disampaikan. Selanjutnya, setiap 

peserta didik membuat keputusan dan klarifikasi. Dengan 

demikian, maka kemampuan interpersonal mempunyai peluang 

lebih besar untuk mencapai tujuan pembelajaran bahasa Arab. 

Selain itu, kemampuan interpersonal melibatkan percakapan antar 

peserta didik atau bisa juga lewat kegiatan menulis dan membaca 

                                                         

72 Cahya Edi Setyawan, “Arah Perencanaan Pembelajaran Bahasa Arab Abad 21,” 
Jurnal Komunikasi dan Pendidikan Islam 9, no. 1 (2020): h. 70–80. 
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serta menceritakan kembali makna teks Arab yang sudah dibaca 

dan dipahami menggunakan bahasa Arab peserta didik sendiri yang 

mereka kuasai 

4) Kemampuan presentasi mengacu pada penciptaan pesan yang 

disampaikan oleh individu tanpa terlibat dalam negosiasi makna. 

Dengan kata lain, individu menyampaikan pengetahuan dan 

pemahaman tentang suatu hal kepada orang banyak menggunakan 

bahasa Arab sehingga audience dapat menangkap maknanya 

meskipun mereka berasal dari latar belakang budaya yang berbeda. 

Penjabaran dari tabel kedua mengenai tujuan budaya, dapat dilihat 

pada aspek berikut ini: 

1) Belajar bahasa Arab berarti juga belajar tentang budaya orang-

orang yang menggunakan bahasa tersebut. Dengan demikian, 

bahasa Arab dan budaya Arab tidak dapat dipisahkan. Peserta 

didik harus belajar tentang budaya setempat untuk 

menghubungkan pola-pola bahasa Arab dengan kebudayaan 

mereka. 

2) Diharapkan peserta didik dapat mengintegrasikan elemen budaya 

dalam teks yang mereka pelajari secara lisan dan tulis. Membaca 

dan mendengar secara satu arah dan memahami isi teks dengan 

menggunakan perspektif Arab atau budaya masyarakat yang 

mempelajari budaya asing dapat meningkatkan kemampuan 

interpretasi. Oleh karena itu, peserta didik dapat memperoleh 

pengetahuan dan meningkatkan kepekaan mereka terhadap 

keragaman budaya. 
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3) Semakin banyak peserta didik mengetahui tentang latar belakang 

budaya Arab dan variasi bahasa Arab, semakin mudah bagi mereka 

untuk terlibat dalam budaya melalui teks lisan dan tulis. Perlu 

diingat bahwa dorongan untuk memahami bahasa dan budaya Arab 

dapat mengembangkan kemampuan membaca dan menyimak 

informasi. 

Aspek tujuan saling keterkaitan adalah sebagai berikut; diharapkan 

peserta didik dapat mencari informasi lebih lanjut tentang bahasa target 

setelah mereka mempelajarinya. Dengan demikian, kemampuan berpikir 

kritis peserta didik dapat terbangun. Peserta didik diharapkan dapat 

membandingkan dan menganalisis penggunaan bahasa dalam konteks 

keindonesiaan dan kearaban. Peserta didik diharapkan kemudian mampu 

menerjemahkan dari bahasa Arab ke Indonesia atau Indonesia ke Arab secara 

lisan atau tulisan. 

Aspek tujuan perbandingan adalah sebagai peserta didik yang belajar 

bahasa dan budaya baru, mereka membuat perbandingan antara bahasa 

mereka sendiri dan konteks budaya tempat bahasa tersebut digunakan. 

Dengan demikian, peserta didik dapat memperoleh pemahaman yang lebih 

baik tentang konsep yang membedakan bahasa mereka dan bahasa yang 

mereka pelajari. Peserta didik juga dapat memahami bagaimana pandangan, 

praktik, dan produk masyarakat dipengaruhi oleh bahasa yang mereka 

pelajari. 

Apabila telah mengetahui tujuan dari arah perencanaan pembelajaran, 

maka selanjutnya kita perlu menentukan perencanaan pembelajaran seperti 

apa yang tepat dalam perencanaan program pembelajaran, yang diuraikan 

dalam poin-poin berikut: 
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1) Mengandung tema-tema interdisipliner 

Tema interdisipliner yang dimaksud adalah pembelajaran bahasa Arab 

harus difokuskan pada tematik, yang berarti peserta didik mempelajari subjek 

tertentu tetapi juga memasukkan elemen-elemen bahasa.73 Dengan demikian, 

pengajaran bahasa Arab menjadi lebih efektif. Teknologi, biologi, lingkungan 

keseharian, kesehatan, kebudayaan, perkomputeran, internet, media sosial, 

politik, dan bidang lain dapat menjadi contoh tema interdisipliner. Maka, dari 

aspek disipliner ini, pembelajaran berkaitan dengan bahasa Arab. Dengan 

demikian, peserta didik tidak hanya berkonsentrasi pada pemahaman tata 

bahasa atau elemen kebahasaan secara terpisah, tetapi pada pemahaman 

mereka sebagai satu kesatuan. 

2) Pembelajaran otentik 

Pembelajaran otentik sama dengan penerapan ilmu di dunia nyata dan 

melibatkan ilmu-ilmu interdisipliner karena berfokus pada masalah nyata dan 

pemecahan masalah melalui bermain peran, aktivitas pemecahan masalah, 

studi kasus, dan komunikasi.74 Dalam pembelajaran bahasa Arab, peserta 

didik diminta untuk belajar secara nyata, yang berarti materi yang dipelajari 

berfokus pada pengalaman sehari-hari peserta didik. Peserta 

didik diharapkan mampu berbicara secara alami dengan tema. Peserta 

didik diharapkan mampu menulis teks dan surat-menyurat dalam bahasa 

Arab dan  mampu bercerita secara lisan maupun tulisan dalam bahasa Arab. 

3) Guru dan peserta didik menerima perkembangan teknologi dengan 

baik 

                                                         

73 Setyawan, h. 77. 

74 Fadli Rahman dan Hidayat Ma’ruf, “Penguatan dan Pengembangan Pendidikan 
Islam melalui Pendekatan Multidisipliner, Interdisipliner, dan Transdisipliner Fadli,” 
Edugama: Jurnal Kependidikan dan Sosial Keagamaan 8, no. 2 (2022): h. 239, 
https://doi.org/10.32923/edugama.v8i2.2511. 
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Saat ini, pelajaran dapat diakses dari banyak sumber, termasuk 

internet. Kurikulum yang ditetapkan pemerintah harus digunakan sebagai 

referensi dan dapat diterapkan dalam masyarakat Indonesia yang beragam 

dari segi suku dan budaya. Selain itu, pembelajaran bahasa Arab harus 

disesuaikan dengan budaya masyarakat setempat untuk digunakan. Alasan 

utamanya karena belajar bahasa Arab juga mempelajari tentang budaya, 

peserta didik dapat lebih mudah memahami konten dalam mempelajari 

bahasa Arab jika topik tentang budaya sesuai dengan lokasi mereka. 

2. Peserta Didik 

Komponen penting lainnya penting yaitu peranan pengajar atau guru 

dan peserta didik. Peserta didik adalah setiap orang yang belajar di sekolah, 

sedangkan peserta didik dalam arti luas adalah setiap orang yang terkait 

dengan proses pendidikan sepanjang hayat. Dalam semua aspek pendidikan, 

ia menjadi masalah utama. Sebagai pokok masalah, anak-anak memiliki posisi 

yang menentukan dalam interaksi. Pembelajaran tidak dapat berjalan secara 

efektif dan efisien apabila tidak terdapat peserta didik yang dibina dalam 

pembelajaran.75 Peserta didik sangat berkaitan terhadap komponen lainnya 

sangat terlihat dalam interaksi edukatif dengan pendidik, jika tidak ada 

peserta didik seorang pendidik tidak memiliki subjek yang dapat digunakan 

untuk menerapkan pengetahuan yang mereka pelajari. 

3. Guru/Pendidik 

Pendidik sebagai komponen yang terpenting dalam pembelajaran 

memiliki tugas menyiapkan perangkat pembelajaran, merumuskan tujuan, 

menentukan metode, menyampaikan bahan ajar, menentukan sumber belajar 

                                                         

75 Adisel dkk., “Komponen-Komponen Pembelajaran dalam Kurikulum 2013 pada 
Mata Pelajaran IPS. ”. h. 300. 
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dan terakhir guru  melakukan evaluasi untuk mengetahui hasil pembelajaran. 

Tugas guru secara khusus mencakup (1) sebagai pendidik  yang mengarahkan 

peserta didik pada tingkat kedewasaan yang berkepribadian; 2) sebagai 

pendidik (edukator) yang mengarahkan peserta didik pada tingkat 

kedewasaan yang berkepribadian; dan 3) sebagai pemimpin (managerial) 

yang memimpin dan mengendalikan diri sendiri, peserta didik, dan organisasi 

mereka, yang berkaitan dengan upaya untuk mengawasi, mengorganisasi, 

mengontrol, dan berpartisipasi dalam program tersebut.76 Berdasarkan 

pernyataan tersebut, maka sangat jelas tentang keterkaitan pendidik sebagai 

komponen dalam pembelajaran begitu penting.  

4. Sarana dan Prasarana  

Sarana dan prasarana pendidikan yaitu perlengkapan atau peralatan yang 

secara langsung dipergunakan dalam proses belajar mengajar, seperti gedung,ruang 

kelas, meja, kursi, serta media pengajaran.77 Sarana dan prasarana pendidikan 

adalah fasilitas yang secara tidak langsung menunjang jalannya proses pengajaran, 

seperti halaman, kebun, taman sekolah, dan jalan menuju sekolah. Jika sarana dan 

prasarana ini dimanfaatkan secara langsung untuk proses belajar-mengajar seperti 

taman sekolah, halaman sekolah menjadi lapangan olahraga, maka komponen 

tersebut berubah posisi menjadi sarana pendidikan. 

                                                         

76 Hazmi, “Tugas Guru dalam Proses Pembelajaran,” h. 59. 

77 Sri Herawati, Yasir Arafat, dan Yenni Puspita, “Manajemen Pemanfaatan Sarana Dan 
Prasarana Pembelajaran,” Attractive : Innovative Education Journal 2, no. 3 (2020): h. 24, 
https://doi.org/10.51278/aj.v2i3.68. 
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b. Komponen Transaction (proses) dalam Program Pembelajaran 

Bahasa Arab 

1. Bahan Ajar Bahasa Arab 

Apabila telah memahami peranan penting dari pengajar atau guru dan 

peserta didik, tentunya kita perlu mengetahui peranan penting lainnya dalam 

program pembelajaran yaitu bahan ajar. Makna bahan ajar diartikan sebagai 

seperangkat materi pembelajaran yang tersusun secara sistematis dan runtut 

yang digunakan pendidik dan peserta didik. Makna bahan ajar yang lain yaitu 

segala bentuk bahan yang digunakan dalam melaksanakan kegiatan belajar 

mengajar.78 Berdasarkan pernyataan tersebut, maka segala bentuk bahan 

yang disajikan memiliki keterkaitan dengan komponen-komponen yang lain 

dalam pembelajaran. Berangkat dari hal sebelumnya, maka penetapan kriteria 

bahan ajar, yaitu: 

1) Potensi peserta didik 

Semua potensi peserta didik harus diidentifikasi, termasuk 

potensi intelektual, emosional, spiritual, sosial, dan bakat. 

2) Relevansi dengan karakteristik lokal 

Jika sekolah dan peserta didik berada di daerah pantai, 

pengembangan materi pembelajaran harus disesuaikan dengan 

keadaan masyarakat pantai. Oleh karena itu, sangat penting untuk 

memperhatikan kondisi lingkungan kedaerahan. 

3) Tingkat perkembangan peserta didik 

Aspek fisik, intelektual, emosional, sosial, dan spiritual peserta 

didik dapat digunakan untuk menentukan tingkat perkembangan 

mereka. 

                                                         

78 E Kosasih, Pengembangan Bahan Ajar (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2020), h. 1. 
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4) Bermanfaat bagi peserta didik 

Materi pembelajaran dibuat dengan tujuan agar peserta 

didik dapat merasakan manfaatnya dengan cepat. 

5) Relevansi, kedalaman, dan kedalaman materi pembelajaran 

Semua hal yang harus dipertimbangkan saat membuat materi 

pembelajaran adalah potensi peserta didik, tingkat 

perkembangan peserta didik, kebermanfaatan peserta didik, 

alokasi waktu, dan perkembangan peradaban global. 

6) Relevansi dengan kebutuhan peserta didik dan lingkungan 

7) Alokasi waktu yang tersedia dalam hal ini terkait dengan alokasi 

yang telah ditetapkan sebelumnya.79 

Berdasarkan beberapa komponen tersebut, maka bahan ajar ini 

dirancang untuk memenuhi kebutuhan, sehingga peserta didik dapat 

menggunakannya untuk mengikuti pembelajaran yang aktif. Keberhasilan 

pembelajaran dapat dipengaruhi oleh bahan ajar. Seorang pendidik harus 

memiliki wawasan, pengetahuan, pemahaman, dan tingkat kreativitas dalam 

mengelola bahan ajar untuk mempengaruhi keberhasilan pembelajaran. 

2. Metode dalam Pembelajaran Bahasa Arab 

Metode yaitu bentuk realisasi dari strategi yang dibuat dalam  

pembelajaran atau yang digunakan untuk menerapkan strategi yang 

ditentukan oleh guru atau pengajar sehingga metode  memainkan peran yang 

sangat penting juga dalam sebuah program pembelajaran.80 Keberhasilan 

penerapan strategi pembelajaran sangat tergantung pada metode pendidik 

                                                         

79 Rusydi Ananda, Perencanaan Pembelajaran (Medan: Lembaga Peduli 
Pengembangan Pendidikan Indonesia, 2019), h. 95–96. 

80 Fadhlina Harisnur dan Suriana, “Pendekatan, Strategi, Metode dan Teknik dalam 
Pembelajaran PAI di Sekolah Dasar,” Genderang Asa: Journal of Primary Education 3, no. 1 
(2022): h. 28, https://doi.org/https://doi.org/10.47766/ga.v3il. 
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dalam menggunakannya. Penentuan metode pembelajaran, banyak hal-hal 

yang harus diperhatikan sehingga metode yang diterapkan terbilang efektif 

dan efisien. Sebelum memilih metode, penting untuk mengetahui dan 

memperhatikan tingkat perkembangan, kondisi, dan perbedaan kemampuan 

peserta dalam menyajikan materi yang diajarkan. Dengan 

mempertimbangkan keadaan peserta didik, seorang guru harus tepat dalam 

memilih metode yang memudahkan guru untuk menentukan keberhasilan 

peserta didiknya. Tujuan pembelajaran dapat terhambat jika metode 

digunakan yang tidak sesuai. Oleh karena itu, setiap metode tertentu harus 

selalu dikaitkan dengan indikator seperti pilihan materi, seleksi, gradasi, 

presentasi, dan repetisi atau latihan-latihan dengan pengulangan materi 

selama proses pembelajaran. Metode adalah bagian penting dari keberhasilan 

pembelajaran, metode sangat membantu peserta didik memahami pelajaran 

dan memudahkan guru menyampaikan pelajaran. Jika seorang guru memiliki 

pengetahuan yang sangat baik tentang materi, tetapi kurang memanfaatkan 

metode yang bervariatif maka pembelajaran berlangsung kurang baik dan 

membosankan. Penerapan metode juga harus memperhatikan kondisi kelas 

dan suasana, sehingga metode yang diterapkan tepat sasaran. Penetapan 

kriteria metode pengajaran yaitu harus memperhatikan beberapa hal, yaitu: 

1) Berpedoman pada tujuan 

Tujuan adalah keinginan yang ingin dicapai dalam setiap interaksi 

pendidikan. Tujuan dapat memberikan pedoman yang jelas bagi guru dalam 

menyiapkan semua aspek pengajaran, termasuk metode pembelajaran, dan 

memberikan garis yang jelas kemana interaksi pendidikan dibawa. 

Guru tidak boleh memilih metode pembelajaran yang bertentangan 

dengan tujuan yang telah ditetapkan. Sebaliknya, metode pembelajaran harus 



52 
 

 
 

mendukung cara interaksi edukatif dilakukan untuk mencapai tujuan. Jika 

perumusan tujuan tidak jelas, dapat menjadi masalah saat memilih metode 

pembelajaran. Oleh karena itu, memiliki perumusan tujuan yang jelas dan 

memudahkan guru untuk memilih metode pembelajaran.  

2) Perbedaan individual peserta didik 

Dalam memilih metode pembelajaran, perbedaan individual peserta 

didik harus dipertimbangkan. Faktor biologis, intelektual, dan psikologis 

adalah komponen yang perlu diperhatikan dalam perbedaan peserta didik. 

Dengan mengetahui perbedaan masing-masing peserta didik, guru dapat 

membuat keputusan tentang strategi pembelajaran yang sesuai dengan 

masing-masing peserta didik. 

3) Kemampuan guru 

Kemampuan guru beragam karena pendidikan dan pengalaman 

mengajar mereka. Guru dengan pengalaman keguruan atau bidang pendidikan 

memiliki kemampuan yang berbeda daripada guru tanpa pengalaman 

keguruan atau bukan dari bidang pendidikan. Guru yang memiliki banyak 

pengalaman pasti memiliki kemampuan yang lebih baik daripada guru yang 

kurang pengalaman dalam pendidikan dan pengajaran. 

Kemampuan guru harus dipertimbangkan saat memilih metode 

pembelajaran karena latar belakang pendidikan dan pengalaman mengajar 

sangat mempengaruhi bagaimana metode yang tepat dan efektif dipilih. 

4) Sifat bahan pelajaran 

Setiap mata pelajaran memiliki karakteristiknya sendiri. Paling tidak, 

karakteristik ini adalah mudah, sedang, dan sukar, maka ketiga karakteristik 

ini tidak dapat diabaikan saat memilih metode mengajar. Metode tertentu 

dapat membantu untuk mata pelajaran tertentu, tetapi tidak cocok untuk mata 
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pelajaran lain. Oleh karena itu, sangat penting untuk memahami karakteristik 

setiap mata pelajaran sebelum memilih metode pembelajaran. 

5) Situasi kelas 

Ketika guru memilih metode pembelajaran, situasi kelas adalah hal lain 

yang harus dipertimbangkan. Guru yang berpengalaman tahu benar bahwa 

kelas selalu berubah sesuai dengan kondisi psikologis peserta didik. Dinamika 

kelas seperti ini harus dipertimbangkan oleh guru dari semua posisi. Guru 

mengubah lingkungan kelas menjadi lingkungan yang berbeda ketika mereka 

mencoba membagi peserta didik ke dalam kelompok yang berbeda. Di sini 

tergambar metode mengajar mana yang terbaik untuk situasi kelas dan tujuan 

yang ingin dicapai. Oleh karena itu, metode pembelajaran yang dipilih 

dipengaruhi oleh keadaan kelas. 

6) Kelengkapan fasilitas 

Metode membutuhkan dukungan fasilitas. Fasilitas yang dipilih harus 

sesuai dengan fitur metode pembelajaran yang digunakan. Sekolah-sekolah 

yang maju biasanya memiliki fasilitas belajar yang lengkap, yang sangat 

membantu guru dalam mengajar. Sekolah-sekolah di daerah terpencil 

biasanya tidak memiliki sarana pendidikan yang memadai, yang berarti bahwa 

kegiatan interaksi pendidikan hanya berlangsung secara sederhana, sehingga 

pemilihan metode juga harus disesuaikan dengan keadaan dan lingkungan 

peserta didik. 

7) Kelebihan dan kelemahan metode 

Setiap metode memiliki keuntungan dan kekurangan. Dua aspek ini 

harus menjadi perhatian guru. Tepat tidaknya metode yang digunakan untuk 

membantu proses pengajaran dipengaruhi oleh jumlah peserta didik di kelas 

dan kelengkapan fasilitas. Metode pengajaran yang tepat tergantung pada 
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kecermatan guru dalam memilihnya. Selain mempertimbangkan kelebihan 

dan kelemahan masing-masing metode, penggabungan metode juga harus 

dipertimbangkan. Pilihan terbaik adalah menemukan kekurangan suatu 

metode dan kemudian menemukan solusi untuk menutupi kekurangan 

tersebut.81 

Berdasarkan penjelasan sebelumnya dapat dikatakan bahwa sebuah 

metode pembelajaran bahasa Arab dianggap sukses jika memenuhi beberapa 

indikator, di antaranya metode harus sesuai dengan kondisi peserta didik, 

harus mengikuti standar umum yang dapat digunakan oleh guru untuk 

membantu menyelesaikan masalah dan memprediksi masalah pembelajaran, 

dan harus mampu mengakomodir perbedaan pribadi peserta didik di kelas. 

3. Media dalam Pembelajaran Bahasa Arab 

Media berfungsi sebagai alat untuk mencapai tujuan pembelajaran, dan 

ini adalah fakta yang tidak dapat dipungkiri. Media pembelajaran sangat 

penting untuk kegiatan pembelajaran karena dapat membantu kurangnya 

penjelasan yang disampaikan. Media dapat membantu peserta didik 

memahami gambaran dari pembelajaran yang rumit.82 Dikatakan pula bahwa, 

media pembelajaran bahasa  Arab  yaitu  segala  sesuatu  yang  digunakan  

selama proses  belajar  dan  pengajaran  berlangsung,  yang  berguna  sebagai  

penunjang  dalam memperoleh  dan  menyampaikan materi  bahasa  Arab  

kepada  peserta  didik  sesuai dengan   kurikulum   mata   pelajaran   bahasa   

Arab.83 Penggunaan media sangat penting dalam pembelajaran bahasa, baik 

                                                         

81 Ananda, Perencanaan Pembelajaran, h. 110–112. 

82 Asni Furoidah, “Media Pembelajaran dan Peran Pentingnya dalam Pengajaran dan 
Pembelajaran Bahasa Arab,” Al-Fusha : Arabic Language Education Journal 2, no. 2 (2020): h. 
75, https://doi.org/10.36835/alfusha.v2i2.358. 

83 Damar Gemilang dan Hastuti Listiana, “Teaching Media in the Teaching of Arabic 
Language/ Media Pembelajaran dalam Pembelajaran Bahasa Arab,” ATHLA : Journal of Arabic 
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bahasa Arab atau bahasa Inggris, agar pelajaran tidak membosankan dan 

menjadi aktivitas yang menyenangkan. Menggunakan media guru terbantu 

dan  pembelajaran menjadi lebih menarik dan menumbuhkan minat peserta 

didik untuk belajar. Media  yang digunakan guru juga sangat berperan penting 

mencapai tujuan kurikulum dan tujuan pembelajaran yang diharapkan.  

Penggunaan media harus dilihat dari sudut pandang kebutuhan peserta 

didik pada setiap kegiatan belajar mengajar yang bertujuan untuk membantu 

peserta didik memahami materi pelajaran bahasa Arab. Hal ini perlu 

ditekankan karena media biasanya dirancang hanya untuk kepentingan guru 

dan digunakan untuk mempertinggi atau meningkatkan kualitas proses 

pembelajaran. Oleh karena itu, prinsip-prinsip penggunaan media 

pembelajaran harus diperhatikan. Berikut prinsip-prinsip dalam penggunaan 

media pembelajaran,84 yaitu: 

1. Media pembelajaran harus dilihat sebagai bagian penting dari sistem 

pengajaran, bukan hanya sebagai alat bantu yang dapat digunakan saat 

dibutuhkan dan hanya digunakan sewaktu-waktu diperlukan. 

2. Media pembelajaran harus dianggap sebagai sumber belajar yang 

digunakan untuk memecahkan masalah dalam proses pembelajaran. 

3. Guru harus benar-benar menguasai teknik-teknik yang digunakan 

dalam media pembelajaran. 

4. Guru harus mempertimbangkan keuntungan dan kerugian dari 

menggunakan media pembelajaran yang diterapkan. 

                                                         
Teaching, Linguistic and Literature 1, no. 1 (2020): h. 59, 
https://doi.org/10.22515/athla.v1i1.3048. 

84 Furoidah, “Media Pembelajaran dan Peran Pentingnya dalam Pengajaran dan 
Pembelajaran Bahasa Arab,” h. 68. 
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5. Media pembelajaran harus digunakan secara sistematis, bukan acak 

acakan. 

6. Jika suatu pokok bahasan memerlukan banyak jenis media, guru dapat 

menggunakan multimedia yang menguntungkan untuk memperlancar 

pembelajaran dan merangsang peserta didik untuk belajar. 

Apabila digunakan untuk individu, kelompok, atau kelompok 

pendengar yang besar, media pembelajaran memiliki tiga tujuan utama.85 

Media berfungsi pertama untuk mendorong minat atau tindakan. Teknik 

drama atau hiburan dapat digunakan untuk merealisasikan media 

pembelajaran. Hasil yang diharapkan adalah para peserta didik merasa 

tertarik dan termotivasi untuk bertindak. Kedua, media pembelajaran dapat 

digunakan untuk menyampaikan informasi kepada sekelompok peserta didik.  

Bentuk dan isi penyajian sangat umum, dapat berfungsi sebagai pengantar, 

ringkasan laporan, atau informasi dasar. Selain itu, penyajian dapat berbentuk 

hiburan, drama, atau motivasi. Tujuan pembelajaran adalah fungsi ketiga 

media. Media pembelajaran harus melibatkan peserta didik dalam aktivitas 

nyata dan dalam pikiran mereka untuk mencapai tujuan belajar. Jika dilihat 

dari segi prinsip-prinsip belajar, materi harus dirancang secara sistematis agar 

dapat menyiapkan pembelajaran yang efektif. Media pembelajaran harus tidak 

hanya menyenangkan tetapi juga memenuhi kebutuhan peserta didik untuk 

belajar. 

                                                         

85 Muhammad Hasan dkk., Media Pembelajaran (Klaten: Tahta Media Group, 2021), h. 
34–35. 
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c. Komponen Outcomes (luaran) dalam Program pembelajaran Bahasa 

Arab 

Evaluasi adalah komponen terakhir dalam program pembelajaran dan 

alat yang berkaitan dengan tujuan pelajaran, bahan ajar, pelayanan belajar, 

guru, metode, dan kondisi pembelajaran.86 Evaluasi adalah salah satu cara 

untuk mengetahui bagaimana peserta didik memperhatikan pelajaran dan 

mengukur tingkat pemahaman mereka tentang materi pelajaran. 

Mengabaikan evaluasi secara tidak langsung juga mengabaikan hasil yang 

dicapai peserta didik sesuai dengan standar pendidikan.87 Pembelajaran dan 

evaluasi tidak dapat dipisahkan satu sama lain, dengan evaluasi dapat 

mengetahui apakah program pembelajaran berfungsi atau tidak, apakah telah 

berjalan sebagaimana mestinya atau tidak, sehingga pendidik dapat 

menentukan tingkat kemampuan peserta didik baik secara kelompok maupun 

individu.  

Berdasarkan pemaparan sebelumnya maka dapat dipahami bahwa 

semua komponen pembelajaran saling berhubungan dan mempengaruhi satu 

sama lain untuk mencapai tujuan pengajaran. Pada dasarnya, interaksi yang 

positif dan produktif antara berbagai komponen ini membantu proses 

pembelajaran berjalan secara lancar, efisien, dan efektif. 

                                                         

86 Abdul Majid, Strategi Pembelajaran, 3rd ed. (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2014), 
h. 26. 

87 Dony Ahmad Ramadhani, “Evaluasi Pengajaran Bahasa Arab dengan Media Online 
di Perguruan Tinggi,” Al Mi’yar: Jurnal Ilmiah Pembelajaran Bahasa Arab dan Kebahasaaraban 
2, no. 1 (2019): h. 86, https://doi.org/10.35931/am.v2i1.105. 
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3. Aspek Pembelajaran Bahasa Arab 

Menyimak (istimā'), berbicara (kalām), membaca (qirā'ah), dan 

menulis (kitābah) adalah empat aspek keterampilan berbahasa.88 Untuk 

mencapai kemahiran berbicara dalam bahasa Arab, peserta didik harus 

menguasai keempat aspek tersebut. Dalam proses pembelajaran bahasa Arab, 

mereka diharapkan dapat menguasai keempat keterampilan tersebut dengan 

menggunakan teori tiap-tiap mahārah. 

Aspek pembelajaran bahasa Arab yaitu keterampilan menyimak 

(mahārah istimā'). Belajar berbahasa dimulai dengan mendengar. 

Keterampilan menyimak mencakup mengidentifikasi bunyi, memahami 

komponen tertentu dari bunyi, dan menemukan informasi tersurat dan 

tersirat dari penutur.89 Menyimak dapat menjadi cara untuk mengukur tingkat 

kesulitan yang dihadapi seseorang saat belajar bahasa, karena kemampuan ini 

membantu kita untuk mengetahui pemahaman dialek seseorang, pola 

pengucapannya, struktur bahasa, dan aspek lain dari bahasa.90 Maka dapat 

dikatakan bahwa keterampilan untuk menyerap dan memahami kata atau 

kalimat yang diucapkan oleh rekan bicara atau media tertentu disebut 

keterampilan menyimak. 

Aspek kedua yang sangat perlu diingat yaitu keterampilan berbicara 

(mahārah kalām). Belajar bahasa Arab menjadi lebih baik dalam 

pembelajarannya, tidak cukup hanya menguasai kemampuan menyimak. 

                                                         

88 Aziza dan Muliansyah, “Keterampilan Berbahasa Arab dengan Pendekatan 
Komprehensif,” h. 58. 

89 Naning Ma’rifatul Faiqoh dan R. Umi Baroroh, “Teori Belajar Humanistik dan 
Implikasinya pada Maharāh Istimā ’,” Urwatul Wutsqo 9, no. 2 (2020): h. 223. 

90 Miftachul Taubah, “Maharah dan Kafa’ah dalam Pembelajaran Bahasa Arab,” Studi 
Arab 10, no. 1 (2019): h. 33, https://doi.org/10.35891/sa.v10i1.1765. 
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Peserta didik juga harus dapat mengungkapkan apa yang mereka dengar saat 

menyimak dengan baik. 

Berbicara atau kalām, adalah komponen keterampilan berbahasa Arab, 

yang sangat penting untuk komunikasi karena melibatkan pembicara dan 

pendengarnya.91 Mahārah kalām atau keterampilan berbicara dapat 

digunakan dalam berbagai cara, seperti dalam percakapan, mengungkapkan 

ide atau gagasan yang singkat, dan lain-lain. Keterampilan berbicara adalah 

kemampuan untuk menggunakan bahasa yang rumit. Kemampuan berbicara 

dikatakan rumit terkait dengan mengimbangi buah pikiran dan perasaan 

dengan kata-kata dan kalimat yang tepat.92 Oleh karena itu, kemampuan 

berbicara terkait dengan masalah buah pikiran atau pemikiran tentang apa 

yang harus dikatakan. Selain itu, keterampilan berbicara juga berkaitan 

dengan kemampuan untuk mengkomunikasikan apa yang telah dipikirkan dan 

dirasakan dengan bahasa yang benar dan tepat. Oleh karena itu, keterampilan 

berbicara sangat terkait dengan kemampuan sistem leksikal, gramatika, 

semantik, dan tata bunyi bahasa. 

Aspek ketiga dalam pembelajaran bahasa Arab yang juga kadang 

disebut sebagai aspek terakhir yaitu keterampilan membaca (mahārah 

qirā'ah). Salah satu keterampilan yang harus dikuasai oleh peserta didik 

adalah kemampuan membaca bahasa Arab.93 Keterampilan membaca adalah 

upaya seseorang untuk menambah kosa kata dan memperluas 

                                                         

91 Lia Fatra Nurlaela, “Problematika Pembelajaran Bahasa Arab pada Keterampilan 
Berbicara di Era Revolusi Industri 4.0,” in Prosiding Konferensi Nasional Bahasa Arab, vol. 6 
(Jakarta, 2020), h. 553. 

92 Ria Meri Fajrin, dkk., “Penerapan Metode Langsung dalam Meningkatkan 
Keterampilan Berbicara Bahasa Arab,” Lisanuna 10, no. 2 (2020): h. 345, 
https://doi.org/10.22373/ls.v10i2.8834. 

93 Dian Febrianingsih, “Keterampilan Membaca dalam Pembelajaran Bahasa Arab,” 
Salimiya: Jurnal Studi Ilmu Keagamaan Islam 2, no. 2 (2021): h. 23. 
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pengetahuannya tentang pembelajaran bahasa Arab.94 Pemahaman dan kosa 

kata yang sistematis diperoleh dari literatur yang menggunakan bahasa Arab, 

yang membutuhkan keterampilan membaca lanjutan. Tujuan dari 

pembelajaran keterampilan membaca adalah untuk membantu peserta didik 

menjadi lebih mahir dan fasih dalam memahami teks dan untuk meningkatkan 

kemampuan membaca mereka. 

Aspek terakhir yang perlu dikuasai yaitu keterampilan menulis 

(mahārah kitābah). Keterampilan menulis membutuhkan beberapa 

keterampilan, yaitu ketiga keterampilan lainnya dalam bahasa Arab 

(menyimak, berbicara, dan membaca) seperti kemampuan untuk membentuk 

huruf, menguasai ejaan, dan mengungkapkan pikiran dan perasaan dalam 

bentuk tulisan berbahasa Arab.95 Keterampilan menulis merupakan salah satu 

dari keempat aspek dalam penguasaan bahasa Arab karena peserta didik 

harus memahami tujuan dan prinsip pembelajaran  keterampilan menulis 

untuk membantu mereka memahami materi dan mencapai tujuan 

pembelajaran.   

Berdasarkan pemaparan beberapa aspek yang harus dikuasai dalam 

pembelajaran bahasa Arab, maka sangat penting dalam pembelajaran bahasa 

Arab untuk mencapai keempat aspek tersebut, sehingga program 

pembelajaran bahasa Arab dinilai efektif dan efisien. Dapat disimpulkan 

bahwa sangat penting bagi pendidik untuk mempersiapkan program 

pembelajaran bahasa Arab yang dapat menghimpun keempat aspek 

penguasaan bahasa Arab. 

                                                         

94 Aziza dan Muliansyah, “Keterampilan Berbahasa Arab dengan Pendekatan 
Komprehensif,” h. 61. 

95 Munawarah dan Zulkiflih, “Pembelajaran Keterampilan Menulis (Maharah al-
Kitabah) dalam Bahasa Arab,” Loghat Arabi : Jurnal Bahasa Arab dan Pendidikan Bahasa Arab 
1, no. 2 (2020): h. 24, https://doi.org/10.36915/la.v1i2.15. 
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C. Kerangka Konseptual 

Program pembelajaran bahasa Arab yang memiliki beberapa 

komponen yaitu perencanaan, pelaksanaan yang berkaitan dengan bahan ajar, 

media dan metode, dan yang terakhir yaitu evaluasi. Setiap komponen 

memiliki keterkaitan satu sama lain dan sama-sama memiliki dampak yang 

penting dalam pembelajaran. Pembelajaran dapat dikatakan berhasil melalui 

tahapan akhir yang dinamakan evaluasi, maka dalam penelitian ini dilakukan 

penelitian terkait mengevaluasi pembelajaran dengan menggunakan model 

evaluasi countenance stake. 

Berkaitan dengan hal tersebut, maka untuk lebih memperjelas 

kerangka konseptual yang dimaksud, dapat dilihat pada bentuk skema 

berikut: 

 

  

Model evaluasi Countenance 

Stake 

Antecedent 

(masukan) 

Transaction 

(proses) 
Output (luaran) 

Rekomendasi 

 

 

Program Pembelajaran 

Bahasa Arab 
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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

A. Jenis dan Lokasi Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

Penelitian ini merupakan jenis penelitian evaluasi (evaluation 

research).1 Penelitian berfokus pada fenomena yang dipilih yang ingin 

dipahami secara mendalam dan mengabaikan fenomena lainnya. Fenomena 

tersebut dapat berupa program, implementasi kebijakan atau konsep.  

Penelitian evaluasi diharapkan mampu menganalisis dan 

mengumpulkan data secara sistematis untuk menentukan kegunaan dari 

suatu proses pembelajaran berdasarkan pengumpulan data yang telah 

dilakukan dengan menggunakan pengukuran tertentu yang digunakan secara 

relatif maupun absolut.2 Evaluasi yang dimaksud dalam penelitian ini adalah 

mengevaluasi mata pelajaran secara keseluruhan dengan menilai program 

pembelajaran bahasa Arab di Madrasah Tsanawiyah Negeri 3 Enrekang. 

2. Lokasi Penelitian 

Lokasi penelitian di Madrasah Tsanawiyah Negeri 3 Enrekang, 

Maroangin Kecamatan Maiwa, Kabupaten Enrekang, Provinsi Sulawesi 

Selatan. Daerah penelitian dipilih berdasarkan tinjauan sekolah menengah di 

Kecamatan Maiwa Kabupaten Enrekang, tepatnya di Jalan Jenderal Sudirman 

No. 29 Maroangin. Pemilihan lokasi penelitian ditentukan di lokasi tersebut 

berdasarkan identifikasi masalah yang telah dilakukan dan menemukan 

                                                         

1 Ambiyar dan D, Metodologi Penelitian Evaluasi Program, 2019, h. 10. 

2  Arifin, “Evaluasi Program Pembelajaran Pendidikan Agama Islam (PAI) Melalui 
Model Countenance Stake di SMPN Kelas V Kabupaten Bima Tahun 2021” (Universitas Islam 
Negeri Mataram, 2022), h. 14–20. 
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keunikan dan kesesuaian topik yang ingin dipilih yaitu pembelajaran bahasa 

Arab dan dengan meneliti evaluasi program pembelajaran bahasa Arab, yang 

diharapkan dapat menambah temuan dan informasi bagaimana 

perkembangan program pembelajaran bahasa Arab di sekolah tersebut. 

B. Pendekatan Penelitian 

Penelitian ini menggunakan pendekatan interdisipliner untuk 

memecahkan masalah dengan mempertimbangkan berbagai sudut pandang 

ilmu yang relevan. Dengan kata lain, pendekatan interdisipliner 

dalam penelitian kualitatif yang memecahkan masalah dengan 

mempertimbangkan berbagai sudut pandang ilmu yang relevan. Pendekatan 

utama yang dipakai yaitu fenomenologi, dengan mengalami secara langsung 

fakta-fakta yang ada di lapangan, yaitu merasakan langsung apa yang terjadi 

di Madrasah Tsanawiyah Negeri 3 Enrekang. 

C. Desain Penelitian Evaluasi 

Desain penelitian evaluasi ini menggunakan model countenance stake, 

yang memiliki tiga langkah yaitu antecedent, transaction dan outcome. 

Langkah dalam mengevaluasi program pembelajaran ini berdasarkan model 

countenance stake adalah tahap pertama antecedent, transaction dan outcome. 

Sesuai dengan namanya Countenance yang berarti keseluruhan.3 Evaluasi 

dilaksanakan berdasarkan pada matriks countenance stake yang meliputi 

rencana (intent), observation (implementasi), standard dan pertimbangan 

(judgment). Selanjutnya hal itu dianalisis contingency dan congruence. Analisis 

contingency adalah pertimbangan evaluator terhadap keterkaitan atau 

                                                         

3 Fatmawati, “Evaluasi Kurikulum Madrasah Aliyah Plus Keterampilan di MAN 1 Kota 
Kediri dengan Countenance Model Stake,” h. 32. 
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keselarasan logis dan empirik antara kotak antecedent, transaksi dan hasil. 

Analisis congruence adalah pertimbangan evaluator terhadap kesesuaian 

antara apa yang direncanakan (intent) dengan apa terjadi dalam pelaksanaan 

kegiatan (observasi).4 Jadi evaluator tidak hanya menyelesaikan matriks 

deskripsi dan pertimbangan, tetapi juga mencari 

contingency  dan kesesuaian (congruence) dari data yang dikumpulkan. 

D. Sumber Data 

Sumber data penelitian ini terdiri dari dua macam, yaitu sumber data 

primer dan sekunder. 

1. Sumber Data Primer 

Sumber primer dalam penelitian ini yaitu hal-hal yang berkaitan 

dengan sumber utama, seperti guru mata pelajaran bahasa Arab sebagai 

informan, karena guru mata pelajaranlah yang sesungguhnya mengetahui 

kondisi peserta didik yang diajar, selanjutnya peserta didik kelas VIII 

Madrasah Tsanawiyah Negeri 3 Enrekang, dan kepala madrasah dan wakil 

kepala madrasah sebagai pemimpin sekolah yang mengawasi kinerja 

pendidiknya.  

2. Sumber Data Sekunder 

Data sekunder dalam penelitian ini berkaitan dengan pembelajaran 

bahasa Arab yakni RPP yang digunakan pendidik dalam mengajarkan mata 

pelajaran bahasa Arab, data-data pendidik atau guru mata pelajaran bahasa 

Arab dan data-data peserta didik, nilai mata pelajaran peserta didik Madrasah 

Tsanawiyah Negeri 3 Enrekang dan hal-hal pendukung lainnya, sebagai 

pelengkap dari data primer. 

                                                         

4 Talim, “Studi Evaluatif Sistem Pembelajaran Bahasa Arab Di MA Putra Pondok 
Modern Darussalam Liabuku Kota Bau Bau,” h. 72. 
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E. Metode Pengumpulan Data 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif, 

yang meliputi tiga jenis pengumpulan data: (1) wawancara; (2) observasi; dan 

(3) dokumentasi.5 Setiap metode yang dilakukan berdasarkan pedoman dalam 

buku penelitian kualitatif.  

1. Wawancara 

Wawancara digunakan untuk mengumpulkan data tentang pendapat 

dan persepsi secara mendalam seseorang tentang masalah yang diteliti.6 

Wawancara yang dilakukan dalam penelitian ini adalah jenis wawancara 

bebas terpimpin. Dalam wawancara bebas terpimpin, peneliti 

menggabungkan pertanyaan bebas kepada responden tetapi tetap terkait 

dengan data yang diinginkan dengan wawancara bebas terpimpin, kemudian 

pewawancara memberikan pedoman umum tentang pertanyaan yang 

diajukan.7 Penelitian ini diharapkan dapat lebih mudah mendapatkan 

informasi dari peserta didik di kelas VIII dan pendidik sebagai guru mata 

pelajaran bahasa Arab yang diwawancarai dengan menggunakan teknik 

wawancara bebas terpimpin. Selain itu, teknik ini membantu peneliti untuk 

menjadi lebih fleksibel dalam mengembangkan pertanyaan yang ingin 

diajukan kepada peserta didik dan pendidik. Melalui wawancara bebas 

terpimpin, data  yang didapatkan dapat memperoleh informasi yang 

                                                         

5 Muhammad Rijal Fadli, “Memahami Desain Metode Penelitian Kualitatif,” Humanika 
21, no. 1 (2021): h. 41, https://doi.org/10.21831/hum.v21i1.38075. 

6 Sulaiman Saat dan Sitti Mania, Pengantar Metodologi Penelitian Panduan Bagi 
Peneliti Pemula, Edisi Revi (Gowa: Pusaka Almaida, 2020), h. 85. 

7 Suttrisno, “Analisis Dampak Pembelajaran Daring Terhadap Motivasi Belajar Siswa 
MI Muhammadiyah 5 Surabaya,” Jurnal Riset Madrasah Ibtidaiyah (JURMIA) 1, no. 1 (2021): h. 
4, https://doi.org/10.32665/jurmia.v1i1.190. 
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diinginkan dengan valid berdasarkan topik yang dievaluasi yaitu program 

pembelajaran bahasa Arab di kelas VIII. 

2. Observasi 

Observasi dalam penelitian kualitatif adalah pengamatan yang 

dilakukan oleh peneliti secara langsung di lapangan tentang berbagai 

peristiwa atau gejala yang terkait dengan tujuan penelitian.8 Observer 

mengamati aktivitas pendidik sebagai guru mata pelajaran bahasa Arab dan 

peserta didik di kelas VIII Madrasah Tsanawiyah Negeri 3 Enrekang selama 

pembelajaran bahasa Arab dilaksanakan. 

3. Dokumentasi 

Metode pengumpulan data untuk data yang sudah siap, sudah berlalu, 

atau sekunder dikenal sebagai dokumentasi. Peneliti mengumpulkan 

dokumen dengan cara mengambil atau menyalin data sebelumnya tentang 

variabel penelitian. Data yang didokumentasikan dapat berupa catatan harian, 

sejarah kehidupan, cerita, biografi, dan peraturan kebijakan. Dalam bentuk 

visual, seperti foto, gambar hidup, sketsa, dan sebagainya; atau dalam bentuk 

karya, seperti karya seni, film, dan sebagainya.9 Dokumentasi dalam penelitian 

berguna untuk mengumpulkan komponen program pembelajaran bahasa 

Arab di Madrasah Tsanawiyah Negeri 3 Enrekang yang tidak bisa dilakukan 

dengan cara wawancara dan observasi, seperti dokumen tentang RPP yang 

menjadi pedoman pendidik, jadwal belajar bahasa Arab, data peserta didik, 

data pendidik, data sekolah dan data yang mempunyai kaitan dengan program 

pembelajaran yang dievaluasi. 

                                                         

8 Kaharuddin, “Kualitatif: Ciri dan Karakter Sebagai Metodologi,” Equilibrium : Jurnal 
Pendidikan IX, no. 1 (2021): h. 5. 

9 Saat dan Mania, Pengantar Metodologi Penelitian Panduan Bagi Peneliti Pemula, h. 
97. 
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F. Instrumen Penelitian 

Instrumen penelitian dalam penelitian kualitatif pada dasarnya adalah 

peneliti sendiri. Peneliti adalah instrumen terpenting dalam penelitian 

kualitatif, dengan menggunakan diri mereka sebagai alat, peneliti memiliki 

kemampuan untuk menyesuaikan diri dengan setiap perubahan yang terjadi 

di lapangan. Selain itu, jika jawaban informan tidak jelas atau meragukan, 

peneliti dapat meminta konfirmasi secara langsung.10 Salah satu keuntungan 

menggunakan manusia sebagai instrumen adalah mereka dapat secara 

langsung bertemu dengan informan, yang membantu peneliti untuk 

mengetahui sikap, perasaan, respons, dan setting ruang selama wawancara 

atau pengamatan.  

Instrumen penelitian lainnya yang penting digunakan dalam penelitian 

kualitatif berdasarkan metode pengumpulan data yang dilakukan. Wawancara 

dalam penelitian ini menggunakan pedoman wawancara bagi sumber data 

primer yaitu mewawancarai pihak-pihak yang berkaitan dengan program 

pembelajaran bahasa Arab, yaitu guru mata pelajaran bahasa Arab, kepala 

sekolah, dan peserta didik kelas VIII Madrasah Tsanawiyah Negeri 3 Enrekang. 

Selain itu, penelitian juga dilakukan dengan menggunakan lembar observasi 

sebagai data primer yang dapat menambah keabsahan data penelitian evaluasi 

program pembelajaran bahasa Arab.  

Daftar dokumentasi juga menjadi aspek penting dalam evaluasi ini, 

adapun daftar dokumentasi yang dimaksud adalah  data-data tentang sekolah 

yang diteliti, data pendidik atau guru mata pelajaran bahasa Arab, data tentang 

                                                         

10 Zuchri Abdussamad, Metode Penelitian Kualitatif (Makassar: CV Syakir Media Press, 
2021), h. 83-84. 
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peserta didik kelas VIII di Madrasah Tsanawiyah Negeri 3 Enrekang, sejarah 

sekolah serta data dan dokumen pendukung lainnya. 

G. Teknik Pengolahan dan Analisis Data 

Data yang diperoleh diolah sesuai yang ditemukan di lapangan 

berdasarkan model evaluasi yang diterapkan oleh peneliti yaitu model 

evaluasi countenance stake. Analisis melalui empat tahapan yaitu 

pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan verifikasi untuk 

menyimpulkan penelitian.11 Reduksi data dilakukan dengan cara memilah dan 

memilih data yang sesuai dengan cara merangkum data kemudian memilih 

hal-hal pokoknya dan hal-hal yang penting, setelah itu dikelompokkan 

berdasarkan satuan konsep, tema dan kategori tertentu untuk memberikan 

gambaran yang lebih tajam tentang hasil pengamatan, juga mempermudah 

evaluator untuk mencari kembali data sebagai tambahan atas data 

sebelumnya yang diperoleh jika diperlukan.12 Catatan lapangan, yang terdiri 

dari observasi, komentar peneliti, gambar, foto, dan dokumentasi, seperti 

laporan sejarah madrasah, biografi, dan lainnya, menjadi sumber data yang 

dikumpulkan nanti. analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara 

mengatur, mengurutkan, mengelompokkan, memberikan kode, dan 

mengkategorikan data. Analisis data dimulai dengan meninjau berbagai 

sumber, seperti dokumentasi, wawancara, dan observasi. Teknik analisis data 

dapat dilihat secara lengkap pada penjelasan berikut ini: 

                                                         

11 Saat dan Mania, Pengantar Metodologi Penelitian Panduan Bagi Peneliti Pemula, h. 
118. 

12 Ananda dan Rafida, Pengantar Evaluasi Program Pendidikan, h. 156. 
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1. Pengumpulan Data 

Pengumpulan data pada penelitian ini dilakukan dengan cara 

wawancara, observasi dan dokumentasi terkait program pembelajaran bahasa 

Arab menggunakan evaluasi model countenance stake. Wawancara bebas 

terpimpin dipilih dengan cara memberikan pedoman umum tentang 

pertanyaan yang diajukan dan menggabungkan pertanyaan bebas yang 

berkaitan dengan program pembelajaran bahasa Arab. Pengumpulan data 

yang lain yaitu dengan observasi yaitu selama pembelajaran bahasa Arab 

berlangsung, peneliti bertindak sebagai observer dan mengamati bagaimana 

guru dan peserta didik menjalankan program pembelajaran. Pengumpulan 

data yang dilakukan untuk melengkapi data yaitu dengan dokumentasi  untuk 

mengumpulkan bagian dari program pembelajaran bahasa Arab yang tidak 

dapat dikumpulkan melalui wawancara atau observasi. Data data yang 

dikumpulkan yaitu dokumen pedoman guru bahasa Arab di Madrasah 

Tsanawiyah Negeri 3 Enrekang, jadwal pembelajaran bahasa Arab, data 

peserta didik, pendidik, sekolah, dan data yang berkaitan dengan program 

pembelajaran bahasa Arab yang dievaluasi. 

2. Reduksi Data 

Reduksi data adalah proses yang berfokus pada pemilihan, 

pengabstrakan, dan transformasi data kasar yang berasal dari catatan tertulis 

di lapangan. Mereduksi data berarti mencari tema dan pola, memilih dan 

memfokuskan pada hal-hal penting.13 Langkah-langkah yang diperlukan 

untuk reduksi data yaitu membuat ringkasan, mengkode, menelusuri tema, 

dan menyusun laporan secara lengkap dan terperinci. Selama penelitian, data 

                                                         

13 Umar Sidiq dan Moh. Miftachul Choiri, Metode Penelitian Kualitatif di Bidang 
Pendidikan (Ponorogo: CV. Nata Karya, 2019), h.  80. 
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direduksi secara konsisten.14 Kegiatan pengumpulan dan reduksi data saling 

berinteraksi melalui konklusi dan penyajian data, keduanya berkembang 

secara berurutan, sehingga ketajaman pisau analisis menentukan 

kompleksitas masalah.15  

Kegiatan reduksi data memasukkan hasil pengumpulan data ke dalam 

konsep, kategori, dan tema-tema kemudian disimpulkan. Setelah 

mengumpulkan data yang diinginkan, langkah berikutnya adalah 

mengabstraksikan dan mengubah data laporan ke dalam format yang telah 

ditetapkan. Selanjutnya, memusatkan tema melalui pengelompokan yang 

sesuai dengan fokus penelitian yaitu evaluasi program pembelajaran 

menggunakan model countenance stake, dan menulis memo yang berisikan 

kesimpulan sementara atau saran yang nantinya disampaikan pada bab akhir. 

Adapun yang menjadi bahan dari reduksi data ini adalah pelaksanaan program 

pembelajaran bahasa Arab di Madrasah Tsanawiyah Negeri 3 Enrekang 

dengan model countenance stake dan pencapaian hasil dari program 

pembelajaran yang dievaluasi. 

3. Penyajian Data 

Penyediaan data berarti penyediaan sekumpulan informasi yang 

terstruktur sehingga membantu pengambilan keputusan dan penarikan 

kesimpulan. Dalam penelitian kualitatif, penyajian teks naratif adalah yang 

paling umum dan biasanya dilengkapi dengan berbagai jenis matriks, grafik, 

dan atau bagan.16 Bentuk-bentuk data tersebut menggabungkan informasi 

yang mudah dipahami sehingga mudah melihat apa yang sedang terjadi, 

                                                         

14 Saat dan Mania, Pengantar Metodologi Penelitian Panduan Bagi Peneliti Pemula, h. 
118. 

15 Abdussamad, Metode Penelitian Kualitatif, h. 161. 

16 Sidiq dan Choiri, Metode Penelitian Kualitatif di Bidang Pendidikan, h. 83. 
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memastikan apakah kesimpulan sudah tepat, atau sebaliknya melakukan 

analisis kembali. Data penelitian ini diuraikan dalam teks naratif tentang 

pelaksanaan program pembelajaran bahasa Arab di Madrasah Tsanawiyah 

Negeri 3 Enrekang dan hasil evaluasi program pembelajaran bahasa Arab 

menggunakan model countenance stake. 

4. Verifikasi Untuk Menyimpulkan Penelitian 

Penarikan kesimpulan dan verifikasi adalah upaya untuk mengartikan 

data yang ditampilkan dengan melibatkan pemahaman peneliti tentang apa 

yang mereka lihat. Kesimpulan yang dibuat pada tahap awal, didukung oleh 

bukti yang valid dan konsisten saat peneliti mengumpulkan data di lapangan, 

menjadikan kesimpulan tersebut kredibel.17 Penyimpulan dilakukan secara 

berangsur-angsur sehingga penelitian meningkat menjadi lebih sempurna dan 

rinci. Penulis menarik kesimpulan dari data penelitian tentang evaluasi 

program pembelajaran bahasa Arab setelah memverifikasi data penelitian dan 

menggunakan model countenance stake. 

H.  Pengujian Keabsahan Data 

Pemeriksaan keabsahan data dalam penelitian dilakukan dengan 

menggunakan teknik triangulasi untuk menguji kebenarannya. Penelitian ini 

dilakukan melalui pengamatan yang lebih dekat dan lebih cermat 

terus-menerus menggunakan teknik triangulasi.18 Dalam proses 

pengumpulan data, triangulasi juga digunakan untuk menguji kredibilitas data 

dengan memanfaatkan berbagai metode pengumpulan data dan sumber data 

                                                         

17 Saat dan Mania, Pengantar Metodologi Penelitian Panduan Bagi Peneliti Pemula, h. 
119. 

18 Lexy J Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 
2018), h. 331. 
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yang berbeda untuk menguji kredibilitas data.19 Triangulasi yang digunakan 

dalam penelitian ini yaitu triangulasi sumber, triangulasi teknik dan 

triangulasi waktu.20 Penjelasannya dapat dilihat pada uraian berikut: 

Triangulasi sumber dilakukan untuk menguji kredibilitas data dengan 

mengecek data dari berbagai sumber. Sumber-sumber yang dimaksud dalam 

penelitian ini yaitu dari sekolah, kepala sekolah, pendidik sebagai guru mata 

pelajaran bahasa Arab, peserta didik Madrasah Tsanawiyah Negeri 3 Enrekang 

dan data lainnya yang menjadi sumber dalam penelitian ini. Data yang 

diperoleh dari berbagai sumber tersebut, kemudian diuraikan, 

diklasifikasikan, mana perspektif yang sama, mana yang berbeda, dan mana 

yang unik dari tiga sumber data tersebut. 

Triangulasi teknik berarti bahwa peneliti menggunakan berbagai 

teknik pengumpulan data untuk mendapatkan data dari sumber yang sama 

atau dari sumber yang berbeda.21 Data dikumpulkan melalui wawancara dan 

kemudian divalidasi melalui observasi, dokumentasi. Jika dari tiga metode 

pengujian kredibilitas data ini menghasilkan data yang berbeda, maka harus 

berbicara dengan sumber data lain untuk memastikan mana yang dianggap 

benar atau semuanya benar karena perspektif yang berbeda.  

Pengujian kredibilitas data dapat dilakukan dengan melakukan 

pemeriksaan dengan wawancara, observasi, atau metode lain dalam berbagai 

situasi atau waktu. Data tentang evaluasi program dapat diperiksa evaluator 

secara berkala agar data penelitian semakin kuat keasliannya.  

                                                         

19 Saat dan Mania, Pengantar Metodologi Penelitian Panduan Bagi Peneliti Pemula, h. 
98. 

20 Abdussamad, Metode Penelitian Kualitatif, h. 190. 

21 Saat dan Mania, Pengantar Metodologi Penelitian Panduan Bagi Peneliti Pemula, h. 
99. 



 

73 
 

BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Hasil penelitian dianalisis berdasarkan teori countenance stake yang 

ditemukan oleh Robert Stake yang terdiri dari antecedent, transaction dan 

outcome.1 Berikut data yang penulis temukan melalui hasil wawancara, 

dokumentasi dan observasi yang dianalisis dengan cara congruence dan 

contingency. 

Antecedent pada program  pembelajaran bahasa Arab memiliki 

kelengkapan komponen dalam kategori baik, sedangkan kesesuaiannya 

dengan silabus pada kurikulum merdeka berada dalam kategori cukup. 

Berdasarkan  matriks judgment pada antecedent, perencanaan pembelajaran 

yang dibuat pada mata pelajaran bahasa Arab untuk kelas VIII, komponennya 

perlu dilengkapi dan disesuaikan susunan perencanaannya berdasarkan  

kurikulum merdeka, sehingga perencanaan sesuai dengan Keputusan Menteri 

Agama Republik Indonesia Nomor 347 Tahun 2022 Tentang Pedoman 

Implementasi Kurikulum Merdeka pada Madrasah. Komponen antecedent 

yang perlu dilengkapi antara lain sarana dan prasarana di kelas VIII agar 

peserta didik memiliki kesempatan belajar yang menyenangkan dan dapat 

memanfaatkan fasilitas dari madrasah dalam mengasah kemampuan belajar 

bahasa Arab, modul ajar dibuat berdasarkan standar KMA RI Nomor 347 

Tahun 2022 Tentang Pedoman Implementasi Kurikulum pada Madrasah, 

kedua guru bahasa Arab dapat diberikan peluang untuk mengembangkan 

kemampuan dan kompetensinya dalam bidang penerapan kurikulum 

                                                         

1 Eny Winaryati dkk., Model-Model Evaluasi Aplikasi dan Kombinasinya (Yogyakarta: 
KBM Indonesia, 2021), h. 57. 
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merdeka dan mengoptimalkan beban kerja guru bahasa Arab di MTsN 3 

Enrekang. 

Transaction pembelajaran bahasa Arab kelas VIII berada dalam 

kategori baik. Pelaksanaan pembelajaran dengan melihat matriks deskripsi 

antara intent dan deskripsi, pembelajaran terlaksana secara keseluruhan 

mulai dari kegiatan awal hingga kegiatan penutup. Pada matriks judgment, 

menghasilkan beberapa komponen pembelajaran yang belum sesuai, yaitu 

pelaksanaan pembelajaran belum menggunakan media selain papan tulis, 

penggunaan metode ceramah terlalu umum digunakan untuk kelas yang 

memiliki kapasitas peserta didik per kelas 18 sampai 20 murid.  Materi yang 

digunakan menggunakan buku Bahasa Arab Revisi Kelas VIII KMA 183 Tahun 

2019. Berdasarkan matriks judgment pada tahap transaction, guru 

memerlukan buku tambahan atau buku ajar baru yang disesuaikan dengan 

kurikulum merdeka pada pembelajaran bahasa Arab, yaitu dapat dilihat dari 

situs SIKURMA yang telah disediakan oleh Kementerian Agama RI. Media yang 

dapat digunakan selain papan tulis untuk menjelaskan materi pembelajaran, 

dengan memperhatikan karakter peserta didik, guru dapat menggunakan 

media interaktif yang menggabungkan beberapa konten seperti materi 

pembelajaran dalam bentuk animasi, video, audio dan gambar bergerak. Guru 

dapat menghemat tenaga dan memanfaatkan waktu yang terbatas apabila 

memanfaatkan multimedia interaktif dalam pembelajaran. 

Outcome pada pembelajaran bahasa Arab telah terlaksana dengan baik 

dengan menggunakan standar Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM) yang telah 

ditetapkan sekolah yaitu 77. Penilaian guru pada tahap outcome  tidak hanya 

dari penilaian tugas harian dan ulangan, di samping itu peserta didik dinilai 

berdasarkan afektif dan psikomotoriknya. Berdasarkan wawancara dengan 
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beberapa peserta didik di kelas VIII, menunjukkan beberapa ketertarikan pada 

mahārah yang berbeda, seperti peserta didik lebih menguasai mahārah istimā’ 

dan mahārah kalām, dan peserta didik lebih menguasai tes secara lisan. Selain 

itu, beberapa peserta didik kelas VIII ini juga menunjukkan ketertarikan pada 

mahārah kitābah, yaitu menulis teks bahasa Arab, sehingga dari pandangan ini, 

guru memerlukan beberapa tes yang beragam dalam penilaian kognitif 

peserta didik di kelas VIII dengan memanfaatkan beberapa media dalam 

menulis teks yang interaktif, karena pembelajaran telah mendukung adanya 

penggunaan teknologi seperti handphone dan laboratorium bahasa. 

A. Kesesuaian Masukan (Antecedent) Program Pembelajaran Bahasa 

Arab Di Madrasah Tsanawiyah Negeri 3 Enrekang Menggunakan 

Model Evaluasi Countenance Stake 

1. Kurikulum 

Konteks awal pada penelitian ini berkaitan dengan perencanaan 

program pembelajaran yaitu kurikulum. Kurikulum ditinjau dari antecedent 

dengan melihat matriks deskripsi dan matriks pertimbangan dan dengan 

mempertimbangkan hasil wawancara dan studi dokumentasi pada kurikulum 

yang berlaku di MTsN 3 Enrekang, menghasilkan data yaitu pada tabel berikut 

ini. 

Tabel 4. 1 Tabel Komponen Kurikulum 

Description Matrix Judgment Matrix 

Intent Observation Standard Judgment 

MTsN 3 Enrekang 
menerapkan 
kurikulum 
berdasarkan KMA RI 
No 347 Tahun 2022 
Tentang Pedoman 
Implementasi 

MTsN 3 
Enrekang telah 
menerapkan 
kurikulum 
merdeka pada 
tahun 2023 
dengan 
pertimbangan 

MTsN 3 
Enrekang 
menerapkan 
kurikulum 
merdeka 
dengan 
modifikasi 
menyesuaikan 

Penerapan 
kurikulum merdeka 
di MTsN 3 Enrekang 
dalam kategori baik 
dengan 
mempertimbangkan 
lingkungan dan 
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Kurikulum Merdeka 
Pada Madrasah 

kurikulum 
merdeka 
diterapkan di 
kelas VII dan 
kelas VIII. 

peraturan 
baru secara 
bertahap Pada 
Madrasah 

kebutuhan di 
madrasah tersebut 

Penerapan kurikulum di MTsN 3 Enrekang dilakukan secara bertahap. 

Pertengahan tahun 2023, ditetapkan madrasah kurikulum merdeka 

diterapkan di kelas VII dan kelas VIII dan kurikulum 2013 masih diterapkan 

sepenuhnya di kelas IX.  

Tahun 2023 telah ditetapkan untuk kelas VIII dan kelas VII diterapkan 

kurikulum merdeka, sedangkan kelas IX diterapkan kurikulum 2013 dengan 

pertimbangan madrasah kelas IX fokus untuk penyelesaian.  

Berdasarkan wawancara dan observasi yang ditemukan di lapangan, 

belum ada perbedaan yang signifikan dalam penerapan kurikulum merdeka 

pada perencanaan pembelajaran bahasa Arab, sehingga berpengaruh pula 

pada perencanaan pembelajaran di kelas VIII. Konsep kurikulum merdeka 

belajar adalah kurikulum pembelajaran yang bebas, yang memberi 

ruang peserta didik untuk berkembang dan menjadi kreatif.2 Realitanya, 

apabila perencanaan secara keseluruhan belum mengikuti instruksi yang ada, 

maka perencanaan pembelajaran dan penerapan kurikulum yang baru tidak 

memiliki dampak berkemajuan bagi mata pelajaran bahasa Arab di kelas VIII. 

Pada kenyataannya, diharapkan kurikulum merdeka ini dapat meningkatkan 

kemampuan lulusan, meningkatkan soft skills dan hard skills, sehingga peserta 

didik menjadi lebih siap dan relevan dengan kebutuhan zaman. Ibu 

Nurhidayah dan bapak Muh. Ridwan Setiawan menuturkan bahwa; 

Penerapan kurikulum merdeka belum merata dan belum semua guru 
ikut pelatihan tentang kurikulum merdeka, termasuk kami, pihak 
madrasah mengupayakan penerapan kurikulum ini step by step, jadi 

                                                         

2 Fitri Masturoh dan Ihwan Mahmudi, “Implementasi Kurikulum Merdeka Belajar 
dalam Pembelajaran Bahasa Arab,” Kalamuna: Jurnal Pendidikan Bahasa Arab dan 
Kebahasaaraban 4, no. 2 (2023): h. 215, https://doi.org/10.52593/klm.04.2.07. 
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kami guru bahasa Arab belum sepenuhnya juga terapkan perencanaan 
dengan membuat perencanaan pembelajaran berdasarkan dengan 
kurikulum merdeka. Biasanya kami cari-cari saja di internet lalu kami 
modifikasi RPP kami yang sesuai dengan kondisi dan lingkungan 
belajarnya murid kami nantinya.34 

Informasi penting tentang penerapan kurikulum juga dilakukan 

dengan wawancara bersama kepala Madrasah, yang memperoleh informasi 

bahwa: 

Sementara ini kurikulum merdeka diterapkan untuk kelas VII dan kelas 
VIII, untuk kelas IX kami tidak terapkan kurikulum merdeka, masih 
kurikulum 2013 karena kelas IX sudah mau tamat.5 

Berdasarkan wawancara yang dilakukan, dapat disimpulkan bahwa 

penerapan kurikulum merdeka di MTsN 3 Enrekang masih dalam masa 

percobaan sehingga penerapannya dalam pembelajaran massih dimodifikasi 

dan lebih banyak menyesuaikan dari kurikulum sebelumnya yaitu kurikulum 

2013. 

2. Modul Ajar 

Rencana pelaksanaan pembelajaran atau modul ajar dalam kurikulum 

merdeka. RPP yang dievaluasi pada tahap antecedent ini adalah RPP yang 

digunakan oleh guru bahasa Arab untuk kelas VIII MTsN 3 Enrekang dengan 

melihat dokumentasi RPP dan mengobservasi apa saja yang sesuai dan tidak 

sesuai dengan kurikulum yang berlaku. 

Tabel 4. 2 Modul Ajar 

Description Matrix Judgment Matrix 

Intent Observation Standard Judgment 

Modul ajar dibuat dan 
dimodifikasi berdasarkan 

Rencana 
pembelajaran 

Modul ajar 
dibuat dan 

Penerapan 
kurikulum 

                                                         

3 Nurhidayah (25 tahun), Guru Bahasa Arab Madrasah Tsanawiyah Negeri  3   
Enrekang, Wawancara, Maroangin, 19 Oktober 2023. 

4 Muh. Ridwan Setiawan (31 tahun), Guru Bahasa Arab Madrasah Tsanawiyah Negeri 
3 Enrekang, Wawancara, Maroangin, 23 Oktober 2023. 

5 Rukman A. Rahman (55 tahun), Kepala Madrasah Tsanawiyah Negeri 3 Enrekang, 
Wawancara, Maroangin, 20 Oktober 2023. 
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KMA RI Nomor 347 Tahun 
2022 Tentang Pedoman 
Implementasi Kurikulum 
Merdeka Pada Madrasah 

masih lebih 
banyak 
mengadaptasi 
kurikulum 2013 

disesuaikan 
serta 
dimodifikasi 
sesuai KMA 
RI Nomor 
347 Tahun 
2022 
Tentang 
Pedoman 
Implementasi 
Kurikulum 
Merdeka 
Pada 
Madrasah 

merdeka yang 
baru 
ditetapkan 
pertengahan 
tahun 2023 di 
MTsN 3 
Enrekang 
sehingga 
penerapannya 
masih dalam 
kategori 
cukup 

Tujuan secara umum pada program pembelajaran bahasa Arab di 

MTsN 3 Enrekang adalah kedua guru mengajarkan berdasarkan ketentuan 

pembelajaran bahasa Arab yakni mengetahui bahasa Arab baik secara tertulis 

maupun lisan dari segi keterampilan menyimak (mahārah al-istimā’), 

keterampilan berbicara (mahārah al-kalām), keterampilan membaca 

(mahārah al-qirā’ah) dan keterampilan menulis (mahārah al-kitābah). 

Persiapan pembelajaran dilakukan oleh guru mata pelajaran untuk 

mencapai tujuan pembelajaran, yaitu dengan membuat rencana pelaksanaan 

pembelajaran yang diterapkan pada mata pembelajaran bahasa Arab di kelas 

VIII. Persiapan yang dilakukan oleh kedua guru bahasa Arab, keduanya 

membuat rencana pembelajaran. 

Pembuatan perencanaan pembelajaran oleh kedua guru bahasa Arab 

MTsN 3 Enrekang telah terpenuhi, dengan membuat perencanaan 

pembelajaran untuk pembelajaran bahasa Arab. Temuan lain dari observasi 

ini adalah, pembuatan RPP belum semuanya disahkan oleh kepala madrasah. 

Temuan ini berdasarkan wawancara yang dilakukan dengan salah satu guru 

bahasa Arab, yaitu: 

Saya membuat rencana pembelajaran bukan seluruhnya berdasarkan 
kurikulum yang berlaku saat ini, kurikulum ini masih dalam tahap 
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percobaan karena baru diterapkan pada tahun 2023 untuk kelas VIII 
dan kelas VII.6 

Berdasarkan wawancara dan observasi serta data yang telah 

dikumpulkan, kedua guru sangat berkompeten dalam membuat rencana 

pembelajaran, hal ini dikarenakan kedua guru bahasa Arab memiliki latar 

pendidikan pada pendidikan bahasa Arab sehingga keduanya telah paham 

mengenai perencanaan pembelajaran bahasa Arab. Di sisi lain, perencanaan 

pembelajaran bahasa Arab  yang dibuat oleh guru mata pelajaran belum 

disesuaikan dengan kurikulum yang berlaku di kelas VIII yaitu kurikulum 

merdeka. Dampak penerapan kurikulum merdeka otomatis mempengaruhi 

perencanaan pembelajaran yang dibuat oleh kedua guru bahasa Arab.  

Dokumentasi yang didapatkan dari antecedent, RPP yang digunakan 

yang belum sesuai dengan regulasi yang telah diberlakukan sebab tahun 2023 

masa transisi antara kurikulum 2013 ke kurikulum merdeka.  Wawancara 

yang dilakukan dengan kedua guru bahasa Arab menjelaskan bahwa 

pembuatan perencanaan pembelajaran dibuat dengan menyiapkan langsung 

materi yang diajarkan berdasarkan buku yang dipakai sebagai bahan ajar yaitu 

buku Bahasa Arab Revisi Kelas VIII KMA 183 Tahun 2019.78 Adapun 

perencanaan pembelajaran yang dibuat oleh kedua guru bahasa Arab untuk 

kelas VIII antara lain mencakup: 1) identitas madrasah, mata pelajaran, dan 

kelas/semester; (2) alokasi waktu; (3) KI, KD, indikator pencapaian 

kompetensi; (4) sumber belajar; (5) materi pembelajaran; (6) kegiatan 

pembelajaran; dan (7) penilaian.  

                                                         

6 Muh Ridwan Setiawan (31 tahun), Guru Bahasa Arab Madrasah Tsanawiyah Negeri 
3 Enrekang, Wawancara, Maroangin, 23 Oktober 2023 

7 Nurhidayah (25 tahun), Guru Bahasa Arab Madrasah Tsanawiyah Negeri 3 
Enrekang, Wawancara, Maroangin, 19 Oktober 2023. 

8 Muh Ridwan Setiawan (31 tahun), Guru Bahasa Arab Madrasah Tsanawiyah Negeri 
3 Enrekang, Wawancara, Maroangin, 23 Oktober 2023. 
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Standar dan acuan rencana pelaksanaan pembelajaran pada kelas VIII 

ini harus dibuat berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, 

Riset, Dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2022 Tentang 

Standar Proses pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, 

dan Jenjang Pendidikan Menengah yaitu kurikulum merdeka yang diterapkan 

di kelas VIII MTsN 3 Enrekang.  

Temuan lain yang ada pada tahap perencanaan ini yaitu, kedua guru 

belum mencantumkan komponen pemilihan media pembelajaran, yaitu cara 

memilih dan memanfaatkan media pembelajaran dengan indikator yang 

sesuai untuk mewujudkan pembelajaran dengan pendekatan saintifik dan 

untuk memilih media, alat, dan bahan yang sesuai dengan karakter peserta 

didik dan keadaan kelas. 

Berdasarkan pengamatan, komponen penilaian pembelajaran dan 

pengayaan merancang kegiatan pembelajaran remedial dan merancang 

kegiatan pengayaan berdasarkan indikator kesesuaian ini, kedua guru belum 

menuliskan aktivitas kegiatan remedial yang mencakup: 1) pembelajaran 

ulang 2) bimbingan individu, 3) belajar dengan kelompok atau tutor teman 

sebaya. 

 

Antecedent yang berkaitan dengan perencanaan pembelajaran 

berkaitan dengan RPP yang dibuat oleh guru bahasa Arab untuk kelas VIII 

secara keseluruhan telah memenuhi standar dari permendikbudristek Nomor 

16 Tahun 2022, namun secara khusus belum memenuhi standar dari 

Keputusan Menteri Agama Indonesia Nomor 347 tahun 2022. Standar proses 

harus melihat juga pada kurikulum merdeka yang diterapkan di kelas VIII, 

apabila mengikuti peraturan tersebut maka dapat diimplementasikan dengan 



81 
 

 
 

baik dengan membuat modul ajar bahasa Arab. Modul ajar bahasa Arab dapat 

dibuat oleh kedua guru mata pelajaran bahasa Arab dengan mengikuti modul 

ajar yang dapat diakses melalui link SIKURMA (sistem informasi kurikulum 

madrasah).  

3. Pendidik / Guru Mata Pelajaran Bahasa Arab 

Kualifikasi dan latar belakang guru bahasa Arab MTsN 3 Enrekang 

berdasarkan wawancara kepada kepala madrasah dan kepada kedua guru 

bahasa Arab MTsN 3 Enrekang. 

Tabel 4. 3 Kualifikasi Pendidik/Guru Mata Pelajaran Bahasa Arab 

Description Matrix Judgment Matrix 

Intent Observation Standard Judgment 

Guru bahasa Arab MTsN 3 
Enrekang memiliki kualifikasi 
pendidik dalam bidang 
pendidikan bahasa Arab 

Kedua guru bahasa 
Arab di MTsN 3 
Enrekang memiliki 
kualifikasi 
pendidik sebagai 
lulusan Strata 1 
Pendidikan bahasa 
Arab 

Standar 
guru bahasa 
Arab yang 
ada di MTsN 
3 Enrekang 
sebanyak 4 
orang 
pengajar 
bahasa Arab 

Guru bahasa 
Arab di 
MTsN 3 
Enrekang 
hanya 2 
orang 
pengajar 
sehingga 
belum 
mencapai 
minimum 
target 
madrasah 
dalam 
pemenuhan 
tenaga 
pengajar 

Latar belakang guru menjadi salah satu komponen penting dalam 

mengajarkan dan merencanakan pembelajaran bahasa Arab.9 Berdasarkan 

wawancara yang telah dilaksanakan, kedua guru merupakan lulusan 

pendidikan bahasa Arab. Kelas VIII terdiri dari 6 kelas, kedua guru diberikan 

kelas masing-masing tiga kelas. Guru bahasa Arab atas nama ibu Nurhidayah 

                                                         

9 Saraya Faridah, dkk, “Kompetensi Profesional dan Pedagogik Guru Dalam 
Pengelolaan Pembelajaran di Sekolah Dasar,” Jurnal Pendidikan: Teori, Penelitian, dan 
Pengembangan 5, no. 9 (2020): h. 1362, https://doi.org/10.17977/jptpp.v5i9.14059. 
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merupakan lulusan dari Universitas Muhammadiyah Makassar pada program 

studi pendidikan bahasa Arab dan bapak Muh. Ridwan Setiawan merupakan 

lulusan dari Institut Agama Islam Negeri Parepare pada program studi 

pendidikan bahasa Arab.10 Pandangan lain dari penelitian ini, pengalaman dari 

kedua guru sangat berperan dalam perencanaan pembelajaran. Kedua guru 

telah menjadi pengampu mata pelajaran bahasa Arab lebih dari dua tahun. 

Tantangan lain yaitu keterbatasan guru dalam menyiapkan 

perencanaan juga dapat dilihat dari kesejahteraan guru. Kedua guru masih 

berstatus honorer dan belum sertifikasi, sehingga belum banyak memiliki 

pengalaman terkait administrasi pembelajaran. Apabila kesejahteraan guru 

dapat diatasi dengan baik, guru dapat mengikuti pelatihan tentang pembuatan 

modul ajar dan meningkatkan kompetensi sebagai guru bahasa Arab.  

Informasi ini sesuai dengan penuturan kepala madrasah dalam wawancara, 

yaitu: 

Guru bahasa Arab di MTsN 3 Enrekang ini idealnya guru bahasa Arab 
nya 4, cuman sekarang madrasah tidak bisa terima guru honorer, 
sehingga yang kami harapkan, guru yang bisa ditempatkan di madrasah 
kami melalui P3K atau CPNS. Namun kami pihak kepala dan wakil 
madrasah juga memandang bagaimana kedua guru bisa saling 
melengkapi dalam mendidik, mereka sama-sama lulusan pendidikan 
jadi dirasa sudah standar dalam mengajarkan mata pelajaran bahasa 
Arab.11 

Pertimbangan (judgment) dalam hal ini, kualifikasi guru bahasa Arab 

sebagai pendidik telah sesuai dengan cakupan jurusan masing-masing guru, 

sehingga tidak melenceng dari pengajaran bahasa Arab. Fokus utama lulusan 

program studi pendidikan bahasa Arab di Indonesia adalah menjadi pendidik 

                                                         

10 Muh. Ridwan Setiawan (31 tahun), Guru Bahasa Arab Madrasah Tsanawiyah Negeri 
3 Enrekang, Wawancara, Maroangin, 23 Oktober 2023. 

11 Rukman A. Rahman, (55 tahun), Kepala Madrasah Tsanawiyah Negeri 3 Enrekang 
Wawancara, Maroangin, 20 Oktober 2023. 
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bahasa Arab, baik sebagai guru maupun instruktur.12 Kedua guru merupakan 

guru yang berkompetensi masing-masing di bidangnya yaitu pendidikan 

bahasa Arab. Kompetensi lulusan pendidikan harusnya dapat membantu guru 

dalam meningkatkan kompetensi dalam menyiapkan dan kesiapan dalam 

menerapkan kurikulum dan perencanaan pembelajaran bahasa Arab. 

Dukungan dari segi materi dan mendukung kesejahteraan guru juga menjadi 

pertimbangan yang penting agar guru bahasa Arab di MTsN 3 Enrekang dapat 

memiliki kesempatan untuk meningkatkan kemampuannya.  

Beban kerja terhadap kedua guru bahasa Arab perlu dijadikan 

pertimbangan sebagai perbaikan jam kerja guru dalam mengajarkan bahasa 

Arab di madrasah, khususnya di kelas VIII.  

4. Peserta Didik 

Peserta didik yang ada di kelas VIII MTsN 3 Enrekang berjumlah 6 

kelas, dan data peserta didik diambil dari studi dokumentasi dan observasi 

terhadap peserta didik di kelas VIII. Berikut penjelasan lengkapnya. 

Tabel 4. 4 Karakteristik Peserta Didik kelas VIII MTsN 3 Enrekang 

Description Matrix Judgment Matrix 

Intent Observation Standard Judgment 

Peserta didik memiliki 
kapasitas yang sama dalam 
setiap kelas dengan 
kemampuan yang setara 

Peserta didik 
memiliki 
kapasitas yang 
sama rata dalam 
setiap kelas 

Madrasah 
menempatkan 
17-18 peserta 
didik perkelas 
di kelas VIII 

Setiap kelas 
peserta 
didiknya 
dalam 
kategori 
cukup tidak 
over 
capacity  

 

                                                         

12 Hasnil Oktavera dkk, “Analisis Manajemen Perencanaan Kurikulum dalam 
Menghasilkan Kualifikasi Analisis Manajemen Perencanaan Kurikulum dalam Menghasilkan 
Kualifikasi Lulusan Program Studi Pendidikan Bahasa Arab di Indonesia di Indonesia,” 
Mantiqu Tayr: Journal of Arabic Language 4, no. 1 (2024): h. 167. 
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Kelas VIII MTsN 3 Enrekang terdiri dari enam kelas dengan masing-

masing kelas terdiri atas 17-18 peserta didik. Di kelas VIII memiliki struktur 

dengan tatanan, di kelas VIII A memiliki kesempatan belajar yang lebih besar 

karena peserta didiknya telah melalui proses penyeleksian nilai dan ranking 

pada saat naik kelas dari kelas VII, dan adapun kelas VIII B hingga VIII F 

disamaratakan, sehingga hal ini mempengaruhi karakter peserta didik dan 

motivasi belajarnya. Berdasarkan observasi, peserta didik di kelas VIII A 

memiliki rasa tanggung jawab dan kesiapan belajar lebih tinggi dibanding 

kelas VIII B hingga VIII F. Hal ini dibuktikan dengan kerapian peserta didik di 

kelas VIII A dan kelas yang kondusif pada saat pembelajaran bahasa Arab akan 

dilaksanakan. Berbeda dengan kelas VIII A, kelas VIII B hingga VIII F tidak 

memiliki kesiapan belajar yang setara dengan kelas VIII A. hal ini juga 

dibuktikan dengan wawancara yang dilakukan dengan salah satu guru bahasa 

Arab yaitu ibu Nurhidayah; 
Murid kelas VIII D sampai F itu karena posisi kelasnya ada di belakang 
masjid madrasah sehingga muridnya sering bolos pelajaran,  beberapa 
murid sering dijumpai ada dalam kantin sekolah dan ada yang tidur 
dalam masjid, sehingga waktu belajar terbuang untuk mengumpulkan 
murid dan mengondusifkan kelas sebelum belajar. 

Hal yang terjadi lainnya yaitu dalam kelas, hanya beberapa peserta 

didik yang memperhatikan penjelasan guru bahasa Arab, sehingga waktu 

pembelajaran terbuang lagi untuk guru menjelaskan ulang atau 

menyimpulkan secara singkat materi yang disampaikan. 

Terlepas dari keterbatasan waktu belajar, kedua guru tetap berusaha 

menjelaskan materi yang disampaikan. Salah satu cara yang yang diamati, 

kedua guru menunjuk peserta didik yang paham dalam kelas tentang materi 

yang diajarkan, kemudian peserta didik tersebut maju untuk menjelaskan 

dengan pemahaman mereka masing-masing dengan maksud agar teman-
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temannya juga ikut termotivasi untuk belajar dan dengan dijelaskan melalui 

tutor sebaya, murid yang lain akan lebih cepat paham. 

Pertimbangan dari segi peserta didik, guru dapat mengenali karakter 

murid yang diampu di setiap kelas dengan adanya pembatasan jumlah murid 

dalam kelas. Guru lebih gampang dalam mengenali karakter dan cara belajar 

setiap peserta didik yang ada dalam setiap kelas, khususnya di kelas VIII. 

Terlepas dari tantangan karakter murid yang beragam, guru tetap berusaha 

memberikan motivasi bagi peserta didik yang belum paham tentang materi 

dan menjalankan perannya sebagai seorang pendidik. 

5. Sarana dan Prasarana 

Sarana dan prasarana yang ada di MTsN 3 Enrekang diambil dari studi 

dokumentasi dan wawancara kepada wakil kepala sekolah bidang sarana dan 

prasarana. Berikut penjelasan lengkapnya: 

Tabel 4. 5 Sarana dan Prasarana MTsN 3 Enrekang 

Description Matrix Judgment Matrix 

Intent Observation Standard Judgment 

Sarana dan prasarana 
diharapkan dapat 
memenuhi 
pemberian 
keteladanan, 
pendampingan, dan 
fasilitasi dalam 
pelaksanaan 
pembelajaran pada 
program 
pembelajaran bahasa 
Arab seperti kelas, 
laboratorium, akses 
media dan sumber 
belajar yang  beragam 

Sarana dan 
prasarana 
dalam 
perencanaan 
maupun 
pelaksanaan 
pembelajaran 
memanfaatkan 
kelas masing-
masing.  

Sarana dan prasarana 
yang sesuai dengan 
permendikbudristek 
Bagian Kedelapan 
tentang Pemberian 
Keteladanan, 
Pendampingan, dan 
Fasilitasi dalam 
Pelaksanaan 
Pembelajaran 

Pemanfaatan 
sarana dan 
prasarana 
perlu 
ditingkatkan 
dengan 
melaksanakan 
pembelajaran 
bahasa Arab 
setiap kelas 
VIII di 
laboratorium 
bahasa secara 
bergilir 

Aspek lain yang diamati yaitu berkaitan dengan perencanaan 

berdasarkan lingkungan kelas dengan memanfaatkan lingkungan kelas yang 

dapat disesuaikan dengan pembelajaran. Guru bahasa Arab menyadari bahwa 
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merencanakan pembelajaran bahasa Arab perlu penyesuaian terhadap 

karakter peserta didik dan lingkungan serta sarana yang disediakan oleh 

madrasah. Berdasarkan wawancara yang dilakukan dengan kepala madrasah, 

pihak madrasah sebenarnya memiliki fasilitas yang memadai seperti 

laboratorium bahasa. Keterbatasan laboratorium bahasa juga menjadi kendala 

karena terdapat tiga mata pelajaran bahasa di MTsN 3 Enrekang yaitu bahasa 

Indonesia, bahasa Inggris, dan bahasa Arab. Hal ini menjadi pemakluman 

laboratorium digunakan secara bergilir, sehingga pembelajaran bahasa Arab 

lebih banyak dilaksanakan dalam kelas dengan sarana papan tulis.  

Temuan tambahan dari perencanaan ini adalah bahwa guru belum 

menulis kegiatan pembelajaran pengayaan secara menyeluruh. Kegiatan ini 

dapat berupa tes tulis atau lisan yang memeriksa penguasaan materi, atau 

tugas proyek yang melatih peserta didik dalam hal perencanaan, pembuatan 

produk, pelaporan, dan mengerjakan soal-soal yang membutuhkan 

kemampuan berpikir yang lebih tinggi. 

Perencanaan pembelajaran juga dimodifikasi oleh guru bahasa Arab 

dengan mencari informasi dan melihat contoh penyusunan RPP yang sesuai 

dengan kurikulum merdeka, di samping itu guru juga mempertimbangkan 

keadaan peserta didik dan fasilitas yang bisa digunakan. Wawancara yang 

dilakukan bersama kepala madrasah tentang fasilitas pembelajaran 

khususnya untuk mata pelajaran bahasa Arab yaitu: 

Laboratorium bahasa di madrasah ada, cuma keterbatasan seperti 
banyaknya kelas yang harus bergantian ketika sama-sama butuh 
laboratorium bahasa dan sinyal wi-fi yang belum maksimal, jadi 
diusahakan saja semua guru bisa gunakan. Kami juga punya proyektor, 
cuma kami tidak digunakan terlalu sering karena ditakutkan peserta 
didik ada yang merasa mau main-main kemudian proyektornya rusak. 
Jadi pertimbangannya banyak, tergantung yang paling butuh siapa saja 
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dan siapapun boleh memakainya untuk kebutuhan belajar di 
madrasah.13 

Perencanaan pembelajaran telah dibuat oleh guru bahasa Arab 

berdasarkan pertimbangan keadaan peserta didik kelas VIII dan fasilitas yang 

disediakan oleh madrasah. Kompetensi guru dan latar belakang guru sangat 

berpengaruh dalam menyusun RPP agar sesuai dengan kelas yang diterapkan. 

Secara umum perencanaan pembelajaran ini telah memenuhi standar 

perencanaan yang terdapat pada permendikbudristek Nomor 16 Tahun 2022, 

namun kurikulum yang berlaku di MTsN 3 Enrekang untuk kelas VII dan kelas 

VIII adalah kurikulum merdeka sehingga guru perlu membenahi dan membuat 

perencanaan pembelajaran yang sesuai dengan sistematika penulisan 

kurikulum merdeka yaitu Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia 

Nomor 347 Tahun 2022 Tentang Pedoman Implementasi Kurikulum Merdeka 

pada Madrasah. 14 Kurikulum yang berlaku harus sesuai juga dengan silabus 

dan perencanaan pembelajarannya, dalam hal ini, perencanaan pembelajaran 

bahasa Arab untuk kelas VIII seharusnya menggunakan perencanaan yang 

sesuai dengan kurikulum merdeka dan sesuai dengan standar Keputusan 

Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 347 Tahun 2022 Tentang Pedoman 

Implementasi Kurikulum Merdeka pada Madrasah. 

                                                         

13 Rukman A. Rahman, (55 tahun), Kepala Madrasah Tsanawiyah Negeri 3 Enrekang, 
Wawancara, Maroangin, 20 Oktober 2023. 

14 Pedoman Implementasi Kurikulum Merdeka pada Madrasah, Nomor 347 
(Indonesia: Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia, 2022). 
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B. Kesesuaian Proses (Transaction) Program Pembelajaran Bahasa 

Arab Di Madrasah Tsanawiyah Negeri 3 Enrekang Menggunakan 

Model Evaluasi Countenance Stake 

Transaction merupakan proses interaksi yang terjadi antar beberapa 

komponen.15 Transaction dalam model evaluasi countenance stake dalam 

program pembelajaran bahasa Arab di MTsN 3 Enrekang berkaitan dengan 

pelaksanaan pembelajaran, bahan ajar, media, metode serta pelaksanaan 

pembelajaran di kelas VIII MTsN 3 Enrekang. 

1. Metode  dan Media Pembelajaran 

Metode dan media pembelajaran yang diterapkan disesuaikan dengan 

rencana pembelajaran dan karakteristik serta sarana dan prasarana yang 

tersedia di MTsN 3 Enrekang. Berikut penjelasan lengkapnya: 

Tabel 4. 6 Metode dan Media Pembelajaran 

Description Matrix Judgment Matrix 

Intent Observation Standard Judgment 

Penggunaan metode dan 
media diterapkan 
berdasarkan pada 
perencanaan 
pembelajaran yang 
ditetapkan 

Penggunaan 
metode dan 
media belum 
maksimal, guru 
lebih banyak 
menggunakan 
metode 
mubasyarah atau 
metode langsung. 
Media yang 
digunakan yaitu 
papan tulis 
sehingga peserta 
didik terbatas 
dalam 
mengeksplorasi 
materi bahasa 

Penggunaan 
metode dan 
media dalam 
pembelajaran 
dapat 
menyesuaikan 
sarana dan 
prasarana 
serta alokasi 
waktu 
pembelajaran. 

Penggunaan 
metode dan 
media perlu 
dikolaborasikan 
dengan 
memanfaatkan 
sarana 
laboratorium 
sehingga 
metode serta 
media tidak 
berpusat pada 
satu macam saja 

                                                         

15 Putri Rahadian Dyah Kusumawati, “Evaluasi Pembelajaran IPA Model Discovery 
Learning Menggunakan Model Countenance Stake,” LITERASI (Jurnal Ilmu Pendidikan) 11, no. 
1 (2020): h. 22, https://doi.org/10.21927/literasi.2020.11(1).20-31. 
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Arab yang 
diajarkan 

Penggunaan metode dan media diobservasi dengan melihat 

dokumentasi perencanaan pembelajaran serta pelaksanaan pembelajaran 

bahasa Arab. Perencanaan pembelajaran yang dituliskan guru meliputi tiga 

macam metode yaitu metode ceramah, diskusi, dan kerja kelompok.  

Berdasarkan observasi dan pertimbangan, pembelajaran bahasa Arab 

di kelas VIII MTsN 3 Enrekang dimuat dengan metode ceramah dan diskusi 

sehingga terbangun komunikasi yang baik di dalam kelas. Selain itu, guru 

bahasa Arab juga sesekali mengadakan lu’bah lugowiyah dalam pembelajaran. 

Kedua guru bahasa Arab memiliki metode pembelajaran yang berbeda, namun 

sama-sama membangun bonding kepada peserta didik. Bonding yang kuat 

dalam pembelajaran sangat penting karena salah satu cara efektif agar peserta 

didik paham yaitu membangun hubungan yang baik dengan peserta didik, 

dengan memahami kemampuan masing-masing peserta didik, menghargai 

pendapat dan saran peserta didik, membangun kerja sama yang baik antar 

peserta didik, dan memperlakukan peserta didik dengan cara yang adil.16 

Kelemahan dari pembelajaran bahasa Arab di kelas VIII, belum ada 

media audio visual yang digunakan karena keterbatasan sarana dan 

laboratorium bahasa. Penjelasan ini berkaitan dengan wawancara yang 

peneliti lakukan, yaitu: 

Kalau saya suka belajarnya di laboratorium bahasa dan pakai proyektor 
di kelas, sesekali kita bisa nonton video bahasa Arab atau ada 
permainan yang seru, supaya pelajarannya lebih menantang.17 

                                                         

16 Ani Kurniawati dan Basuki, “Membangun Hubungan Yang Baik Antara Guru Dan 
Siswa,” Kurikula : Jurnal Pendidikan 7, no. 2 (2023): h. 99, 
https://doi.org/10.56997/kurikula.v7i2.812. 

17 Syarwan Supriadi (13 tahun), Peserta Didik Kelas VIII A, Wawancara, Maroangin, 
23 Oktober 2023. 
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Media yang digunakan saat pembelajaran bahasa Arab ini sangat 

terbatas, berdasarkan pengamatan, guru ingin menjelaskan lebih lanjut 

namun dengan keterbatasan prasarana, sehingga media yang memadai untuk 

menjelaskan materi adalah papan tulis. Pembelajaran dengan media interaktif 

sangat penting karena karakteristik yang dimiliki oleh media interaktif yang 

menggabungkan lebih dari satu media, seperti menggabungkan elemen audio 

dan visual dan tentunya  dapat memberikan kesempatan kepada peserta didik 

untuk mengeksplorasi, sesuai dengan permendikbudristek No 16 Tahun 2022 

tentang standar dalam pelaksanaan pembelajaran, salah satunya adalah 

pembelajaran yang interaktif.  

2. Bahan Ajar Pembelajaran Bahasa Arab 

Bahan ajar yang digunakan di kelas VIII pada pembelajaran bahasa 

Arab MTsN 3 Enrekang bersumber pada buku bahasa Arab Revisi Kelas VIII 

KMA 183 Tahun 2019. Penjelasan lengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut 

ini: 

Tabel 4. 7 Bahan Ajar Pembelajaran Bahasa Arab MTsN 3 Enrekang 

Description Matrix Judgment Matrix 

Intent Observation Standard Judgment 

Sumber belajar dan bahan 
ajar yang digunakan 
berdasarkan aturan 
madrasah yaitu buku 
bahasa Arab Revisi Kelas 
VIII KMA 183 Tahun 2019 

Sumber belajar 
dan bahan ajar 
belum 
menggunakan 
sumber yang lain 
selain buku 
bahasa Arab 
Revisi Kelas VIII 
KMA 183 Tahun 
2019 

Penggunaan 
sumber 
belajar dan 
bahan ajar 
bahasa Arab 
dapat 
menyesuaikan 
dengan 
kurikulum 
merdeka yang 
diterapkan di 
kelas VIII 

Penggunaan 
sumber 
belajar dan 
bahan ajar 
dapat 
memodifikasi 
materi yang 
dapat 
diperoleh 
dari situs 
SIKURMA 
berdasarkan 
kurikulum 
yang berlaku 
agar 
memudahkan 
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guru bahasa 
Arab 

Penyampaian materi setelah diobservasi, guru belum mengeksplorasi 

metode mengajarkan bahasa Arab dengan menggunakan IPTEK, ini karena 

guru belum memanfaatkan media teknologi informasi dan komunikasi karena 

kurangnya sarana dan prasarana yang ada di sekolah sehingga guru tidak bisa 

menampilkan contoh permasalahan yang sedang dipelajari dalam mata 

pelajaran bahasa Arab untuk kelas VIII ini. Guru merasakan bahwa ketika 

menyampaikan materi,  murid kelas VIII bosan dan beberapa murid sering izin 

keluar untuk ke toilet bahkan apabila murid mengantuk, kantin menjadi 

tujuan lain. Penyampaian materi dapat terhambat dan tidak maksimal karena 

hanya beberapa murid yang memperhatikan sehingga guru bahasa Arab harus 

selalu mengulang-ulang materi yang dijelaskan. Keterbatasan waktu pada 

setiap pertemuan juga menjadi hambatan lain, sehingga hanya sedikit murid 

yang paham tentang materi yang dijelaskan, kedepannya guru perlu 

mengubah metode dan strategi yang dapat diterapkan dengan menggunakan 

multimedia interaktif.  

Guru telah menyesuaikan keadaan kelas dan waktu pembelajaran 

dengan perencanaan yang dibuat, salah satu hasil observasi yang diamati, 

ketika guru menjelaskan materi, terdapat beberapa peserta didik yang diminta 

maju untuk menjelaskan dan menyimpulkan materi kepada teman-temannya 

dengan bahasa yang mudah dimengerti agar peserta didik lebih paham dengan 

penyampaiannya sendiri, ini berarti bahwa peserta didik dan guru memiliki 

bonding dalam mata pembelajaran bahasa Arab sehingga peserta didik berani 

untuk menyimpulkan pemahamannya sendiri dan menjelaskannya kepada 

teman yang lain. Hal ini juga dijelaskan salah satu peserta didik dalam 

wawancara, yaitu: 
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Belajar bahasa Arab agak susah-susah gampang. Saya suka 
mengerjakan seperti mengartikan cerita dan mengerjakan soal-soal 
sederhana dari cerita yang diartikan. Selain itu, cara penyampaian guru 
yang suka tanya-tanya ke kami, walaupun kami kurang tahu, tapi guru 
kami senang melucu, jadi belajar bahasa Arabnya tidak mengantuk. 
Kalau kelas saya diajar bahasa Arab sama ibu Nurhidayah, jadi beliau 
menjelaskan sambil tanya-tanya juga dan orangnya sabar.18 

Evaluator juga melakukan wawancara bersama peserta didik kelas VIII 

yang diampu oleh bapak Muh Ridwan Setiawan, yaitu: 

Kalau beliau mengajar sangat menantang karena dalam kelas suka ada 
tantangan berbicara pakai bahasa Arab, jadi susah-susah gampang, tapi 
sesekali kami juga ada lu’bah lugowiyah.19  

Berdasarkan observasi dan pertimbangan pada tahap transaction, 

Pembelajaran bahasa Arab di kelas VIII bisa terlaksana dengan lancar karena 

guru membangun bonding dan memiliki metode penyampaian materi 

pembelajaran yang berbeda-beda dan dengan bonding yang kuat, guru dapat 

mengontrol kelas dengan membangun diskusi kecil tentang materi yang 

dibahas dan lebih mudah untuk mengarahkan peserta didik.  

Materi yang disampaikan di kelas VIII dapat lebih maksimal apabila 

dapat menggunakan multimedia interaktif dan memanfaatkan sarana seperti 

laboratorium bahasa dan LCD, sehingga peserta didik dapat fokus dalam 

menyimak materi dan membantu guru dalam mengurangi tenaga yang 

dikeluarkan dalam menyampaikan materi bahasa Arab.  

3. Pelaksanaan Pembelajaran 

Pengamatan yang dilakukan, guru diharapkan mampu menjalankan 

pembelajaran berdasarkan perencanaan pembelajaran. Guru diharapkan 

dapat memulai pembelajaran dengan menilai pembelajaran mulai dari 

                                                         

18 Nurjannah (13 tahun), Peserta Didik Kelas VIII F, Wawancara, Maroangin, 23 
Oktober 2023. 

19 Nurhikmah Wulandari (13 tahun), Peserta Didik Kelas VIII C, Wawancara, 
Maroangin, 23 Oktober 2023. 
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kegiatan pembuka pembelajaran sampai kegiatan penutup. Pembelajaran 

bahasa Arab dibuka dengan membuka kelas dan peserta didik menyapa guru. 

Guru mengawali pembelajaran dengan mengajak peserta didik untuk 

mengingat atau memorize materi yang dibahas pertemuan sebelumnya.  

Kegiatan inti dilaksanakan dengan penyampaian materi oleh guru. 

Bahan ajar yang digunakan oleh guru yaitu buku bahasa Arab Revisi Kelas VIII 

KMA 183 Tahun 2019. Kegiatan inti dilakukan dengan guru memberikan 

pemahaman dan mengembangkan materi dengan tujuan pembelajaran yang 

dicapai dan memfasilitasi peserta didik untuk bertanya sesuai dengan konteks 

materi. Dalam proses pembelajaran, guru belum memberikan penguatan 

menggunakan pendekatan ilmiah, tetapi hanya memberikan apresiasi kepada 

peserta didik yang dapat menjawab pertanyaan teman mereka dan kemudian 

memberikan kesempatan kepada mereka untuk bertanya lagi.  

Kegiatan penutup pada pembelajaran bahasa Arab kelas VIII dilakukan 

guru dengan banyak memberikan saran kepada peserta didik untuk 

penguatan pada aspek sikap peserta didik. Guru kurang 

merefleksikan kegiatan yang telah dilakukan dan memikirkan tindak lanjut, 

seperti pembelajaran remedial dan program pengayaan mata pelajaran 

bahasa Arab.  

Berdasarkan wawancara, mengkonfirmasi hasil observasi dan temuan 

penelitian tentang pelaksanaan pembelajaran. Beberapa elemen yang telah 

diuraikan tidak sesuai dengan tahapan kegiatan pembelajaran dan 

perencanaan pembelajaran bahasa Arab. Guru memberikan penjelasan 

tentang hal ini dalam wawancara yaitu: 

Saya dan pak Wawan belum sepenuhnya menerapkan kurikulum 
merdeka pada pembelajaran bahasa Arab ini, karena juga keterbatasan 
waktu dan sarana  serta prasarana sekolah, sulit untuk menerapkan 
rencana pembelajaran sesuai dengan tahapan-tahapan, belum ada 
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instruktur yang dapat memberikan pelatihan tertentu. Jam pelajaran 
yang full setiap pekan, sehingga mata pelajaran bahasa Arab kami 
sebagai gurunya, betul masih sangat terbatas akses dan kesempatannya 
untuk mengembangkan skill. 

Tabel transaction menjelaskan bahwa ada beberapa hal yang belum 

sesuai dengan standar pada matriks judgment. Dilihat dari pembelajaran yang 

berlangsung dari hasil observasi pembelajaran bahasa Arab di kelas VIII, 

pembelajaran telah dijalankan sesuai dengan perencanaan, dibuktikan dengan 

lancarnya pembelajaran mulai dari kegiatan awal sampai pada kegiatan 

penutup pembelajaran.  

Hasil observasi yang dilakukan menggunakan dokumen, standar 

proses rencana pelaksanaan pembelajaran menunjukkan bahwa belum 

semuanya langkah-langkah  guru melaksanakan pembelajaran sesuai dengan 

standar proses, guru berbeda-beda dalam cara melakukan pembelajaran, guru 

sudah melakukan pembelajaran sesuai dengan perencanaan pembelajaran 

yang dibuat dengan menyesuaikannya dalam beberapa aspek pada kurikulum 

merdeka, namun perlu kelengkapan lagi dalam pelaksanaannya berdasarkan 

modul ajar yang berlaku dalam kurikulum merdeka. Fasilitas dalam 

pembelajaran perlu dibenahi agar peserta didik dapat mengeksplorasi dan 

mengoptimalkan potensi, inisiatif, kemampuan, dan kemandirian peserta 

didik. Guru bahasa Arab dapat mengikuti pelatihan seperti seminar untuk 

meningkatkan kompetensi dan mendalami cara penerapan kurikulum 

merdeka agar sebagai guru, juga dapat mengeksplorasi dan mendapatkan ide 

pembelajaran dari pelatihan-pelatihan tertentu. 
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C. Kesesuaian Hasil (Outcome) Program Pembelajaran Bahasa Arab Di 

Madrasah Tsanawiyah Negeri 3 Enrekang Menggunakan Model 

Evaluasi Countenance Stake 

Outcome atau hasil dalam penelitian ini berkaitan dengan hasil belajar 

peserta didik kelas VIII MTsN 3 Enrekang. Hasil belajar peserta didik diukur 

berdasarkan KKM (kriteria ketuntasan minimal).  

Hasil belajar bahasa Arab peserta didik di kelas VIII diukur 

berdasarkan KKM (kriteria ketuntasan minimal). Penilaian peserta didik 

berdasarkan tiga kategori yaitu kognitif, afektif dan psikomotorik. Mata 

pelajaran bahasa Arab memiliki standar KKM 77.20 Selain itu, selain penilaian 

berdasarkan nilai evaluasi dan ulangan, peserta didik dinilai dari aspek 

keseharian baik dari aspek sifat dan sikap selama berada di lingkungan 

sekolah.  

Pelaksanaan pembelajaran menggambarkan kemampuan guru dalam 

mengelola pembelajaran belum sesuai dengan standar proses. Faktor ini 

dipengaruhi oleh guru kesulitan dalam merencanakan pembelajaran karena 

harus menyesuaikan dengan kurikulum merdeka, sehingga guru masih banyak 

memodifikasi hal hal yang dapat dipertahankan di kurikulum 2013 dan 

mencari referensi yang sesuai keadaan peserta didik kelas VIII untuk 

kurikulum merdeka terutama dalam indikator peserta didik aktif dan peserta 

didik mampu mengajukan pertanyaan yang menantang dalam kelas. 

Akibatnya, semua yang direncanakan sulit  untuk diimplementasikan  di kelas. 

Apabila  guru dapat menyusun perencanaan yang baik maka pelaksanaan 

pembelajaran di kelas baik pula sehingga berdampak pada hasil belajar 

                                                         

20 Nurhidayah (25 tahun), Guru Bahasa Arab Madrasah Tsanawiyah Negeri 3 
Enrekang, Wawancara, Maroangin, 25 Oktober 2023. 
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peserta didik yang baik. Hasil belajar pada ulangan harian peserta didik kelas 

VIII pada mata pelajaran bahasa Arab telah mencapai KKM yaitu dengan nilai 

77. 

Bentuk evaluasi yang diterapkan guru bahasa Arab di kelas VIII adalah 

dengan memberikan ulangan harian baik secara lisan maupun tulis. Ibu 

Nurhidayah mengungkapkan: 

Biasanya saya memberikan ulangan harian dengan memberikan kisi-
kisi tentang materi  yang menjadi tesnya. Untuk kelas VIII D, E dan F ini 
cenderung rata semua hasil ulangannya.  

Bapak Muh. Ridwan Setiawan sebagai guru bahasa Arab kelas VIII A, B 

dan C juga mengungkapkan: 

Saya biasanya kasih tes lisan kepada peserta didik, jadi nanti saya tes 
satu satu muridnya, tapi sebelumnya saya sudah kasih kisi-kisi,, 
sehingga saat saya tanya, mereka sudah punya gambaran jawaban dari 
yang saya tanyakan. 

Standar penilaian yang dilakukan berdasarkan permendikbudristek 

Nomor  16 Tahun 2022. Penilaian pada mata pelajaran bahasa Arab dilakukan 

dengan cara menilai harian peserta didik yang didapat dari segi keaktifan, 

kedisiplinan, ketaatan santri terhadap guru pengajar, ulangan harian serta 

tugas-tugas yang diberikan guru pengajar yang apabila semuanya 

dipersentasikan yaitu 60%. Nilai peserta didik dalam mata pelajaran bahasa 

Arab juga ditentukan oleh nilai ulangan akhir semester sebesar 40%. Temuaan 

dari observasi pada peserta didik kelas VIII pada mata pelajaran bahasa Arab 

ini, bahwa penilaian atau evaluasi harian guru mencakup penugasan tertulis 

dan individu serta penugasan berkelompok dan evaluasi lisan tentang 

pelaksanaan pembelajaran yang telah dibahas. Guru menilai bagaimana 

akhlak peserta didik, sesuai dengan motto madrasah yang salah satunya yaitu 

menghasilkan tamatan yang ber-akhlaqul karimah. 
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Berdasarkan penjelasan pada description matrix dan judgment matrix, 

berikut adalah bentuk keseluruhan dari outcome dari program pembelajaran 

bahasa Arab di kelas VIII. 

Tabel 4. 8 Matriks Komponen Outcome 

Description Matrix Judgment Matrix 

Intent Observation Standard Judgment 

Guru bahasa Arab 
melaksanakan penilaian 
pembelajaran di kelas VIII 
berdasarkan RPP yang 
telah dibuat. 

Guru bahasa Arab 
sudah melaksanakan 
pembelajaran di kelas 
VIII berdasarkan RPP 
yang telah dibuat 

Standar 
penilaian 
pembelajaran 
bahasa Arab 
di kelas VIII 
MTsN 3 
Enrekang 
yang telah 
dibuat oleh 
kedua guru 
sesuai 
standar 
Madrasah 
Tsanawiyah 
Negeri 3 
Enrekang 
yaitu dengan 
nilai 77. 

Aktualisasi 
tercapainya 
pelaksanaan 
pembelajaran 
bahasa Arab 
di kelas VIII 
MTsN 3 
Enrekang 
berdasarkan 
standar KKM 
yaitu 77. 

Penilaian pada tahap outcome ini diperoleh dari hasil dokumentasi dan 

wawancara yang menghasilkan informasi dan data bahwa  Madrasah 

Tsanawiyah menerapkan standar KKM   pada mata pelajaran bahasa Arab 

yaitu 77. Penilaian evaluator pada saat meneliti melihat dari keaktifan , sikap  

harian peserta didik selama pembelajaran serta ulangan harian.  Peserta didik 

kelas VIII memperoleh nilai rata-rata ulangan harian yaitu: 

Tabel 4. 9 Nilai Ulangan Harian Kedua Kelas VIII MTsN 3 Enrekang 

No Kelas Rata-rata nilai UH 2 

1 VIII A 95 

2 VIII B 88 

3 VIII C 86 
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4 VIII D 81 

5 VIII E 80 

6 VIII F 80 

Nilai rata-rata semua kelas VIII 85 

Hasil rata-rata menunjukkan bahwa kelas VIII A memiliki rata-rata 

perolehan ulangan harian kedua bahasa Arab dengan nilai 95. Penyebab hal 

ini yaitu adanya sistem saring untuk kelas VIII, sehingga terdapat kelas 

unggulan di setiap angkatan. Pada saat kenaikan kelas dari kelas VII menuju 

kelas VIII, peserta didik dari semua kelas VII yang memiliki nilai dan peringkat 

teratas disaring menuju kelas VIII A, kemudian untuk pembagian di kelas VIII 

B hingga kelas VIII F, disamaratakan.21 Jadi, dari outcome ini, tidak ada 

pengkategorian penguasaan bahasa Arab secara khusus oleh guru mata 

pelajaran bahasa Arab pada peserta didik di kelas VIII, namun secara umum 

madrasah telah menyaring peserta didik yang memiliki nilai dan prestasi 

untuk dimasukkan di kelas VIII A.22 Perencanaan pembelajaran yang baik 

sangat berpengaruh pada keberhasilan pembelajaran di kelas karena 

memerlukan pertimbangan mendalam.  

Mata pelajaran bahasa Arab ini belum ada program khusus untuk 

meningkatkan  kemampuan peserta didik di kelas VIII. Pihak madrasah belum 

bisa membebankan  program khusus untuk mata pelajaran ini karena belum 

ada guru tambahan untuk mata pelajaran bahasa Arab.23 Program yang sejauh 

                                                         

21 Rukman A. Rahman (55 tahun), Kepala Madrasah Tsanawiyah Negeri 3 Enrekang, 
Wawancara, Maroangin, 20 Oktober 2023 

22 Nurhidayah (25 tahun), Guru Bahasa Arab Madrasah Tsanawiyah Negeri 3 
Enrekang, Wawancara, Maroangin, 25 Oktober 2023. 

23 Rukman A. Rahman (55 tahun), Kepala Madrasah Tsanawiyah Negeri 3 Enrekang, 
Wawancara, Maroangin, 20 Oktober 2023. 
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ini dapat dikembangkan untuk peserta didik di MTsN 3 Enrekang ini adalah 

program pengembangan diri yang dilaksanakan setiap hari Jumat pagi yaitu 

jam 07.30-09.30 WITA. Banyaknya beban jam pelajaran untuk kedua guru dan 

keterbatasan pihak madrasah untuk merekrut guru baru adalah suatu kendala 

untuk meningkatkan kualitas dan luaran dari pembelajaran bahasa Arab, 

khususnya di kelas VIII ini.  

Peserta didik perlu diberikan program khusus untuk meningkatkan 

dan mendapatkan kesempatan yang sama untuk mengembangkan  

keterampilan dalam belajar bahasa Arab. 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan setelah menguraikan program 

pembelajaran bahasa Arab di Madrasah Tsanawiyah Negeri 3 Enrekang yang 

dievaluasi menggunakan model countenance stake yang terdiri atas 

antecedent, transaction dan outcomes, kesimpulan yang diperoleh yaitu: 

1. Tahap antecedent yang terdiri atas kurikulum, modul ajar, guru mata 

pelajaran bahasa Arab, peserta didik, dan sarana dan prasarana. Tahap 

antecedent ini dapat dikatakan baik karena kurikulum yang ditetapkan 

di madrasah telah mengikuti aturan Kementerian Agama RI, 

perencanaan telah menggunakan rancangan perencanaan yang telah 

dibuat oleh guru bahasa Arab, penyusunannya dengan 

mengkolaborasikan kurikulum sebelumnya dengan modul ajar yang 

baru pada kurikulum merdeka. Selain itu, kualifikasi tenaga pengajar 

yaitu guru bahasa Arab dalam kategori baik karena kedua guru 

memiliki kualifikasi sebagai pendidik terbukti dengan masing-masing 

merupakan sarjanawan dari program studi pendidikan bahasa Arab. 

Hal yang perlu ditingkatkan juga yaitu menambah jumlah laboratorium 

bahasa dan LCD sehingga semua peserta didik termotivasi untuk 

belajar menggunakan media yang beragam. 

2. Transaction dari hasil dari observasi dan pertimbangan yang dilakukan 

menggunakan dokumen standar proses rencana pelaksanaan 

pembelajaran menunjukkan bahwa pembelajaran telah terlaksana 

dengan baik. Guru berbeda-beda dalam menggunakan metode dan 

penggunaan media dalam melaksanakan pembelajaran. Guru telah 
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melakukan pembelajaran sesuai dengan perencanaan, yang secara 

keseluruhan dimodifikasi dengan kurikulum merdeka dalam beberapa 

aspek, namun perlu ditingkatkan dengan mengikuti pedoman 

pembelajaran pada tentang Keputusan Menteri Agama Republik 

Indonesia Nomor 347 Tahun 2022 Tentang Pedoman Implementasi 

Kurikulum Merdeka Pada Madrasah.  

3. Outcome dari hasil observasi dan pertimbangan dengan 

memperhatikan permendikbudristek dan peraturan kementerian 

tentang kurikulum madrasah. Standar KKM Bahasa Arab MTsN 3 

Enrekang yaitu 77, maka semua kelas VIII apabila dirata-ratakan telah 

memenuhi KKM dengan nilai rata-rata semua kelas yaitu 85. 

Permasalahan yang perlu dibenahi yaitu memberikan kesempatan 

kepada seluruh peserta didik yang ada di kelas VIII agar di setiap kelas 

memiliki rasa kompetitif yang positif dalam belajar bahasa Arab.  

B. Implikasi Penelitian 

Hasil penelitian ini sebagai masukan yang bermanfaat bagi guru dan 

calon pendidik lainnya. Membenahi program pembelajaran bahasa Arab 

dalam tiga tahapan: perencanaan, pelaksanaan dan hasil belajar dengan 

memperhatikan media dan metode pembelajaran untuk meningkatkan hasil 

belajar peserta didik dan disesuaikan dengan kurikulum merdeka. 

Pembenahan sarana dan prasarana sangat penting  sehingga tidak menjadi 

kendala dalam pelaksanaan pembelajaran  bahasa Arab.
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LAMPIRAN 

A. Pedoman Wawancara Kepala Madrasah MTsN 3 Enrekang 

PEDOMAN WAWANCARA I 

KEPALA SEKOLAH MADRASAH TSANAWIYAH NEGERI 3 ENREKANG 

No Variabel Sub Variabel 
1 Gambaran umum Madrasah 

Tsanawiyah Negeri 3 Enrekang 
a. Bagaimana sejarah singkat 

berdirinya Madrasah Tsanawiyah 
negeri 3 Enrekang? 

b. Apa saja visi dan misi Madrasah 
Tsanawiyah Negeri 3 Enrekang? 

c. Bagaimana proyeksi peningkatan di 
Madrasah Tsanawiyah Negeri 3 
Enrekang? 

2 Bahasa Arab di Madrasah 
Tsanawiyah Negeri 3 Enrekang 

a. Bagaimana urgensi dan kedudukan 
bahasa Arab di Madrasah 
Tsanawiyah Negeri 3 Enrekang? 

b. Bagaimana output lulusan 
Madrasah Tsanawiyah Negeri 3 
Enrekang? 

c. Kegiatan apa saja yang dapat 
mengembangkan kemampuan 
bahasa Arab peserta didik di 
Madrasah Tsanawiyah Negeri 3 
Enrekang? 

3 Program pembelajaran bahasa 
Arab di Madrasah Tsanawiyah 
Negeri 3 Enrekang 

a. Bagaimana program pembelajaran 
bahasa Arab di Madrasah 
Tsanawiyah Negeri 3 Enrekang? 

b. Kurikulum apa yang sedang berlaku 
atau diterapkan? 
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B. Pedoman Wawancara Guru MTsN 3 Enrekang 

PEDOMAN WAWANCARA II 

GURU MATA PELAJARAN BAHASA ARAB 

MADRASAH TSANAWIYAH NEGERI 3 ENREKANG 

No Variabel Sub Variabel 
1 Gambaran program 

pembelajaran bahasa Arab 
a. Mata pelajaran bahasa Arab apa 

yang anda ajarkan? 
b. Berapa kali atau jam pertemuan 

pelajaran anda dalam seminggu? 
c. Apa tujuan diajarkannya mata 

pelajaran bahasa Arab? 
d. Kemampuan seperti apa yang ingin 

anda kembangkan pada mata 
pelajaran bahasa Arab? 

2 Tahap perencanaan 
pembelajaran 

a. Apa tujuan pembelajaran yang 
terdapat dalam mata pelajaran 
bahasa Arab? 

b. Apakah materi pembelajaran sudah 
ditentukan oleh bagian kurikulum 
pada mata pelajaran bahasa Arab di 
Madrasah Tsanawiyah Negeri 3 
Enrekang? 

c. Apakah silabus disusun sendiri oleh 
guru mata pelajaran bahasa Arab di 
Madrasah Tsanawiyah Negeri 3 
Enrekang? 

d. Apa saja kesulitan dalam menyusun 
silabus mata pelajaran bahasa Arab 
di Madrasah Tsanawiyah Negeri 3 
Enrekang? 

3 Guru mata pelajaran a. Bagaimana latar pendidikan guru 
mata pelajaran bahasa Arab di 
Madrasah Tsanawiyah Negeri 3 
Enrekang? 

b. Apakah anda menganggap latar 
belakang pendidikan 
mempengaruhi cara/metode dalam 
mengajarkan mata pelajaran bahasa 
Arab? 

c. Apakah anda sering meng-upgrade 
ilmu untuk kepentingan profesi 
anda sebagai guru mata pelajaran 
bahasa Arab? 

d. Apa terdapat kendala bagi anda 
sebagai seorang guru mata 
pelajaran bahasa Arab? 
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e. Jika terdapat kendala, jelaskan 
kendala yang anda rasakan selama 
menjadi guru mata pelajaran bahasa 
Arab! 

4 Kemampuan peserta didik  a. Apakah ada 
pengklasifikasian/pengelompokan 
kemampuan peserta didik, antara 
yang pemula, menengah dan tindak 
lanjut? 

b. Apabila ada, jelaskan alasan 
pengadaan pengelompokan 
kemampuan peserta didik pada 
mata pelajaran bahasa Arab 
tersebut! 

c. Apakah terdapat kesulitan dalam 
menangani perbedaan kemampuan 
peserta didik pada mata pelajaran 
bahasa Arab? 

d. Bagaimana cara anda mengatasi 
perbedaan kemampuan peserta 
didik pada mata pelajaran bahasa 
Arab? 

5 Pemilihan bahan ajar a. Apakah pemilihan bahan ajar 
disesuaikan dengan potensi yang 
dimiliki oleh peserta didik pada 
mata pelajaran bahasa Arab? 

b. Apakah pemilihan bahan ajar telah 
sesuai dengan lingkungan belajar 
peserta didik? 

c. Apakah merumuskan tujuan 
pembelajaran telah sesuai dengan 
alokasi waktu, kompleksitas KD, dan 
sarana dan prasarana yang 
tersedia? 

d. Apa kendala dalam memilih bahan 
ajar yang diterapkan pada mata 
pelajaran bahasa Arab? 

6 Pemilihan metode a. Metode apa saja yang pernah 
dipakai dalam proses 
pembelajaran? 

b. Jelaskan pertimbangan anda dalam 
memilih metode yang akan 
diterapkan! 

c. Apakah anda menggunakan metode 
interaktif dengan menggabungkan 
beberapa metode dalam 
menyampaikan materi 
pembelajaran? 

d. Apakah anda memperhatikan 
perbedaan individual peserta didik 
dalam memilih metode 
pembelajaran? 
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e. Apa saja fasilitas sekolah yang anda 
gunakan dalam menerapkan metode 
pembelajaran dalam mata pelajaran 
bahasa Arab? 

f. Kendala apa yang anda alami dalam 
merencanakan metode 
pembelajaran? 

g. Bagaimana anda mengatasi kendala 
tersebut? 

7 Evaluasi pembelajaran a. Apakah anda pernah menganalisis 
metode yang anda gunakan dalam 
mendemonstrasikan materi pada 
mata pelajaran bahasa Arab? 

b. Bagaimana pandangan anda tentang 
minat peserta didik pada mata 
pelajaran bahasa Arab? 

c. Kesulitan apa yang sering anda 
temui dalam mengajarkan mata 
pelajaran bahasa Arab? 

d. Bagaimana anda mengatasi 
masalah-masalah yang sering 
terjadi pada mata pelajaran bahasa 
Arab? 

e. Apakah tes evaluasi yang anda buat 
mudah dikerjakan atau sulit 
dikerjakan oleh peserta didik? 

f. Apakah peserta didik antusias 
dalam mengerjakan tes evaluasi 
yang anda berikan? 

g. Apakah tes yang anda berikan 
bervariasi? Jika bervariasi, sebutkan 
contohnya! 
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C. Pedoman Wawancara Peserta Didik Kelas VIII MTsN 3 Enrekang 

PEDOMAN WAWANCARA III 

PESERTA DIDIK 

MADRASAH TSANAWIYAH NEGERI 3 ENREKANG 

No Variabel Sub Variabel 

1 Minat belajar bahasa Arab a. Apakah anda tertarik belajar bahasa 
Arab?  

b. Jelaskan mengapa anda tertarik belajar 
bahasa Arab! 

c. Apakah sulit belajar bahasa Arab? 
d. Jika sulit, dari segi mana anda 

merasakan kesulitan dalam belajar mata 
pelajaran bahasa Arab? 

e. Apakah anda mempunyai target dalam 
menghafal kosakata bahasa Arab 

f. Dalam belajar bahasa Arab, bagian mana 
yang paling anda sukai? 

 
2 Tanggapan terhadap 

metode yang digunakan 
dalam pembelajaran 

bahasa Arab 

a. Bagaimana cara penyampaian guru di 
dalam kelas ketika mendemonstrasikan 
materi mata pelajaran bahasa Arab? 

b. Metode apa yang paling anda sukai 
ketika belajar mata pelajaran bahasa 
Arab? 

c. Apakah guru mata pelajaran bahasa 
Arab anda sering menggunakan 
multimedia dalam mendemonstrasikan 
materi pelajaran bahasa Arab? 

d. Apakah anda memiliki rekomendasi 
metode yang ingin diterapkan dalam 
mata pelajaran bahasa Arab? 

3 Penunjang pembelajaran 
bahasa Arab 

a. Apakah anda pernah mengikuti kelas 
tambahan belajar bahasa Arab? 

b. Apakah guru mata pelajaran anda sering 
mengadakan program penunjang 
pembelajaran bahasa Arab? 

c. Apakah anda ingin jika ada program 
khusus yang disediakan oleh sekolah 
atau guru mata pelajaran untuk belajar 
bahasa Arab? 

 
4 Evaluasi mata pelajaran 

bahasa Arab 
a. Apakah anda memahami tes yang 

diberikan guru mata pelajaran bahasa 
Arab? 

b. Apakah tes yang anda kerjakan sesuai 
dengan materi yang telah diajarkan? 
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c. Apakah saat mengerjakan tes bahasa 
Arab tergolong mudah? 

d. Apakah anda telah menguasai materi 
yang terdapat dalam tes evaluasi? 

e. Jika sulit, apakah ada saran tes evaluasi 
yang ingin anda berikan kepada guru 
mata pelajaran? 
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D. LEMBAR OBSERVASI GURU DALAM MENYIAPKAN RENCANA 

PELAKSANAAN PEMBELAJARAN RPP 

Pengisian jawaban diisi dengan pilihan Ya (√) dan Tidak (√) yang dilakukan 

evaluator dengan cara mengobservasi RPP yang telah dibuat oleh guru mata 

pelajaran bahasa Arab. 

No Komponen Target Indikator 
Pilihan 

jawaban 
Ya Tidak 

1 

Kurikulum 

Menulis 
perencanaan 
berdasarkan 
kurikulum 
yang berlaku 

Perencanaan 
pembelajaran ditulis 
dalam bentuk modul ajar 
kurikulum merdeka 

 √ 

2 

Sistematika perencanaan 
mengadaptasi kurikulum 
merdeka KMA RI No 347 
Tahun 2022 

 √ 

3 Identitas 
sekolah, mata 
pelajaran atau 
tema/subtema, 
kelas/semester, 
materi pokok, 
dan alokasi 
waktu 

Menulis 
masing-
masing 
identitas 
dengan 
lengkap 

Menulis nama lembaga 
pendidikan dengan 
lengkap 

 

√  

4 Menuliskan nama mata 
pelajaran dengan lengkap 

√  

5 Menuliskan jenjang 
semester dengan lengkap 

√  

6 Menuliskan jumlah 
pertemuan dengan 
lengkap 

√  

7 Menuliskan materi pokok 
yang akan diajarkan 
dengan lengkap 

√  

8 Kompetensi inti Menuliskan 
kompetensi 
inti dengan 
lengkap 

Menuliskan kompetensi 
inti poin 1 

√  

9 Menuliskan kompetensi 
inti poin 2 

√  

10 Menuliskan kompetensi 
inti poin 3 

√  

11 Menuliskan kompetensi 
inti poin 4 

√  

12 Kompetensi 
dasar 

Menuliskan 
kompetensi 
dasar dengan 
lengkap 

Menuliskan kompetensi 
dasar pada KI-1 

√  

13 Menuliskan kompetensi 
dasar pada KI-2 

√  

14 Menuliskan kompetensi 
dasar pada KI-3 

√  
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15 Menuliskan kompetensi 
dasar pada KI-4 

√  

16 Indikator 
pencapaian 
kompetensi 

Menyusun 
indikator 
yang layak  

Merumuskan indikator 
sesuai dengan kompetensi 
dasar 

√  

17 Merumuskan indikator 
yang mencakup 
kompetensi pengetahuan, 
keterampilan, dan sikap 

√  

18 Merumuskan indikator 
pencapaian dengan 
jumlah cukup sebagai 
tolok ukur ketercapaian 
kompetensi dasar 

√  

19  
 
 
 
Tujuan 
pembelajaran 

 
 
 
Menyusun 
tujuan 
pembelajaran 
sesuai dengan 
standar yang 
layak  

Merumuskan tujuan 
pembelajaran yang telah 
mencakup aspek 
pengetahuan, 
keterampilan dan sikap 

√  

20 Merumuskan tujuan 
pembelajaran sesuai 
dengan indikator   

√  

21 Merumuskan tujuan 
pembelajaran  dengan 
memperhatikan 
kompetensi inti, 
kompetensi dasar, alokasi 
waktu, dan fasilitas 
sekolah 

V  

22  
 
 
 
 
 
 
 
 
Bahan ajar 

 
 
 
 
 
 
 
Memilih 
bahan ajar 
sesuai dengan 
standar yang 
ada 

Menyusun bahan ajar 
yang mencakup aspek 
pengetahuan, 
keterampilan dan sikap 

√  

23 Menyusun bahan ajar 
yang sesuai dengan 
karakter peserta didik 

√  

24 Menyusun bahan ajar 
yang sesuai dengan 
karakteristik lokal (lokasi 
lembaga) 

√  

25 Menyusun bahan ajar 
yang dinilai bermanfaat 
bagi peserta didik 

√  

26 Menyusun bahan ajar 
yang sesuai dengan 
potensi peserta didik, 
tingkat perkembangan 
peserta didik, dan 
perkembangan peradaban 
global 

√  

27 Menyusun bahan ajar 
dengan 
mempertimbangkan 

√  
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alokasi waktu serta 
fasilitas sekolah 

 
28 

Metode 
pembelajaran 

Menyusun 
metode 
pembelajaran 
sesuai dengan 
standar yang 
ditetapkan 

Menentukan metode 
pembelajaran yang sesuai 
dengan kompetensi dasar 

√  

29 Menyusun metode 
pembelajaran sesuai 
dengan karakteristik 
peserta didik  

 √ 

30 Menyusun metode 
pembelajaran dengan 
memanfaatkan sarana dan 
prasarana sekolah 

 √ 

31  
 
 
 
Media 
pembelajaran 

 
 
 
Menggunakan 
media 
pembelajaran 
yang sesuai 
dengan mata 
pembelajaran 

Menggunakan media 
pembelajaran yang 
bervariasi 

 √ 

32 Menggunakan media yang 
sesuai materi 
pembelajaran yang 
terdapat dalam buku 
pegangan guru mata 
pelajaran dan buku 
pegangan peserta didik 

 √ 

33 Menggunakan media yang 
sesuai dengan karakter 
peserta didik, lingkungan 
serta saran dan prasarana 
sekolah 

 √ 

34 Kegiatan 
pembelajaran 

Menyusun 
kegiatan 
pembelajaran 
sesuai  
standar yang 
telah 
ditetapkan  

Merancang aktivitas 
pembelajaran yang 
memfasilitasi tercapainya 
semua aspek kompetensi 
yakni pengetahuan, 
keterampilan dan sikap 

 √ 

35 Merumuskan aktivitas 
pembelajaran sesuai 
dengan karakteristik 
peserta didik, alokasi 
waktu, sarana, dan media 
pembelajaran 

√  

36 Evaluasi 
pembelajaran 

Merancang 
evaluasi 
sesuai dengan 
standar yang 
telah 
ditetapkan 

Mencantumkan teknik, 
bentuk, dan instrumen 
penilaian pada ranah 
sikap spiritual, sikap 
sosial, pengetahuan, dan 
keterampilan 

√  

37   Mencantumkan teknik, 
bentuk, dan instrumen 
penilaian yang sesuai 
dengan indikator 

√  
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E. LEMBAR OBSERVASI GURU DALAM MENYIAPKAN PROSES 

PEMBELAJARAN 

Pengisian jawaban diisi dengan pilihan Ya (√) dan Tidak (√) yang dilakukan 

evaluator dengan cara mengobservasi rencana proses pembelajaran yang 

telah dibuat oleh guru mata pelajaran bahasa Arab. 

No Indikator/aspek yang diamati 
Pilihan 

jawaban 
Ya Tidak 

1 Guru menyiapkan peserta didik untuk mengikuti 
proses pembelajaran 

√  

2 Guru mengkondisikan suasana belajar yang 
menyenangkan 

 √ 

3 Guru menyampaikan kompetensi yang akan dicapai 
dan manfaatnya dalam kehidupan sehari-hari 

√  

4 Guru mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang 
mengaitkan pengetahuan sebelumnya dengan materi 
yang akan dipelajari 

√  

5 Guru mengantarkan peserta didik kepada suatu 
permasalahan yang akan dilakukan 

 √ 

6 Guru menjelaskan tujuan pembelajaran atau 
kompetensi dasar yang akan dicapai 

√  

7 Guru menyampaikan cakupan materi yang akan 
dibahas 

√  

8 Guru menjelaskan uraian kegiatan yang akan 
dilaksanakan sesuai silabus 

 √ 

9 Guru menyampaikan lingkup dan teknik penilaian 
yang akan digunakan 

 √ 

 
KEGIATAN INTI 

10 Guru telah menguasai dan mengembangkan materi 
pembelajaran 

√  

11 Guru telah mengelola pembelajaran yang 
mengembangkan kreativitas 

 √ 

12 Pelaksanaan pembelajaran sesuai dengan tujuan yang 
akan dicapai 

√  

13 Guru memfasilitasi peserta didik untuk bertanya 
sesuai dengan konteks materi yang dipelajari 

√  

14 Guru memfasilitasi peserta didik untuk 
mengumpulkan informasi 

√  

15 Guru memfasilitasi peserta didik untuk mengasosiasi 
atau mengolah informasi 

√  

16 Guru menggunakan sumber belajar berbasis aneka 
sumber belajar 

 √ 

17 Guru menggunakan metode yang sesuai dengan 
karakter peserta didik dan lingkungan belajar kelas 

 √ 

18 Guru memberikan penguatan menggunakan 
pendekatan ilmiah 

√  
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19 Guru mengutamakan pembudayaan dan 
pemberdayaan peserta didik sebagai pembelajar 
sepanjang hayat 

√  

20 Guru menerapkan nilai-nilai dengan memberi 
keteladanan, membangun kemauan, dan 
mengembangkan kreativitas peserta didik dalam 
proses pembelajaran 

 √ 

21 Guru memanfaatkan teknologi informasi dan 
komunikasi untuk meningkatkan efisiensi dan 
efektivitas pembelajaran 

 √ 

22 Guru mengenali karakter peserta didik √  
23 Guru menguasai teori belajar dan prinsip 

pembelajaran 
√  

 
KEGIATAN PENUTUP 

25 Guru menyampaikan kesimpulan pembelajaran √  
26 Guru melakukan refleksi terhadap kegiatan yang 

sudah dilaksanakan 
√  

27 Guru memberikan umpan balik terhadap proses dan 
hasil pembelajaran 

 √ 

28 Guru melakukan penilaian yang meliputi pengetahuan, 
keterampilan, dan sikap 

√  

29 Guru merencanakan kegiatan tindak lanjut dalam 
bentuk pembelajaran remedi atau penugasan 

 √ 

30 Guru memberikan kegiatan tindak lanjut dalam 
bentuk pemberian tugas, baik tugas individual 
maupun kelompok 

 √ 

31 Guru menyampaikan rencana pembelajaran pada 
pertemuan berikutnya 

 √ 
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F. LEMBAR OBSERVASI GURU DALAM MENYIAPKAN HASIL BELAJAR 

Pengisian jawaban diisi dengan pilihan Ya (√) dan Tidak (√) yang dilakukan 

evaluator dengan cara mengobservasi rencana evaluasi pembelajaran yang 

telah dibuat oleh guru mata pelajaran bahasa Arab. 

No Indikator/aspek yang diamati Pilihan 
jawaban 

  Ya Tidak 
1 Hasil belajar peserta didik pada ranah pengetahuan 

memenuhi standar KKM yang ditetapkan oleh satuan 
pendidikan MTsN 3 Enrekang 

√ 
 

2 Hasil belajar peserta didik pada ranah sikap spiritual 
mencerminkan aspek pengetahuan dan keterampilan √  

3 Hasil belajar peserta didik pada ranah sikap sosial 
mencerminkan aspek pengetahuan dan keterampilan √ 

 

4 Hasil belajar peserta didik pada ranah keterampilan 
sesuai dengan pengetahuan yang dipelajarinya √ 
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G. PERSURATAN 
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Foto Dokumentasi 

Dokumentasi MTsN 3 Enrekang 

 

Dokumentasi Wawancara dengan Kepala Madrasah MTsN 3 Enrekang 
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Dokumentasi Wawancara dengan Guru Bahasa Arab MTsN 3 Enrekang 
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Dokumentasi Wawancara dengan Peserta Didik Kelas VIII MTsN 3 Enrekang 
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Nilai Ulangan Harian Bahasa Arab Kelas VIII A 

No Nama Peserta Didik Kelas VIII A UH 2 

1 Ahmad Diva Pangestu 95 

2 Ahmad Ramdhani Tola 95 

3 Al Maira Hafizha Putri 95 

4 Dandy Wahyudin 95 

5 Deni Wahyudi 95 

6 M Nizam 95 

7 Muh Arfian Arif 95 

8 Muh Iqbal Alam Syah 95 

9 Muh. Aswar Ramadhan 95 

10 Mutmainnah 95 

11 Nur Aulia Putri Haryanto 95 

12 Nur Safika 95 

13 Putri Amelia 95 

14 Selvi Adyani 95 

15 Syarwan Supriadi 95 

16 Wafika Iihsatul Aulia 95 

17 Wilda 95 

18 Zahrah Ibrahim 95 
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Nilai Ulangan Harian Bahasa Arab Kelas VIII B 

No Nama Peserta Didik Kelas VIII B UH 2 

1 Achmad Putra Dzaky 80 

2 Ahmad Dzaky Harsyam 85 

3 Ahmad Syafei Jufri 78 

4 Ainun Fitri Ramadani 95 

5 Akhmad Khadafi 85 

6 Femmy Zutyana 95 

7 Fiqhie Fiqrie Fardhul 85 

8 Geizan Al Fauzan 90 

9 Hermayanti 85 

10 Meliza 95 

11 Muh Aidil Karman 80 

12 Muh. Sulkifli 90 

13 Muhammad Ulil Abshar Kadir 93 

14 Nur Aini 85 

15 Nur Fatiyyah 95 

16 Nurul Ambarwati Hidayah 95 

17 Nurul Azizah 80 

18 Salman 93 

19 Zahra 88 
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Nilai Ulangan Harian Bahasa Arab Kelas VIII C 

No Nama Peserta Didik Kelas VIII C UH 2 

1 Ahmad Zubair 85 

2 Andi Ahmad Fausan 95 

3 Fadzilah Nurjannah 90 

4 Meylani Anayah 85 

5 Miftahulia 85 

6 Muhammad Aidil Riswan 85 

7 Muhammad Andika Saputra 85 

8 Muhammad Aznil Ali 85 

 9 Muhammad Dira Al-Faiz 85 

10 Muhammad Iswan 85 

11 Muthi’ah Hablillah 85 

12 Nurul Humayrah 85 

13 Nurul Sahira 85 

14 Putri Anugrah 85 

15 Reza Dea Ananta Ruseng 85 

16 Rhifal 95 

17 Sitti Nurfaizah 80 

Total nilai rata-rata 86, 2 
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Nilai Ulangan Harian Bahasa Arab Kelas VIII D 

No Nama UH 2 

1 Disa Alisa Zahra 85 

2 Harman Maulana 80 

3 Irtiyah Eviyah 83 

4 Karmila 83 

5 M Nur Fadhil H 80 

6 Mohd. Azriezam 80 

7 Muh. Nazrul 81 

8 Muhammad Dafa 78 

9 Muhammad Rezky Pratama 79 

10 Muhammad Sabir 79 

11 Nur Azila 88 

12 Nur Fadilah 85 

13 Nurfadilah Isfat 85 

14 Nurhikmah Wulandari 87 

15 Rizki Amaliah 85 

16 Vicky Farel 79 

17 Zakinah 83 

Total  nilai rata-rata 82 
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Nilai Ulangan Harian Bahasa Arab Kelas VIII E 

No Nama UH 2 

1 A Pangerang 79 

2 Alfian Ramadhan 79 

3 Astuti Angraini 82 

4 Aulia Ramadani 82 

5 Faiq Mibrah Nataa 80 

6 Hasti Eka 83 

7 M. Rafi Qurthubi 79 

8 Muh Masril 79 

9 Muh. Hasriq 80 

10 Muh. Said 79 

11 Nabil Rafadil 79 

12 Nayla Ersa Putri 82 

13 Nur Rahma 84 

14 Nur Saqila 84 

15 Rahmat Yusri 79 

16 Regina Anugrah Putri 87 

17 Rendi Saputra 79 

18 Salsabila 82 

19 Sri Hastuti 82 

Total Nilai Rata-Rata 81 
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Nilai Ulangan Harian Bahasa Arab Kelas VIII F 

No NAMA UH 2 

1 Abdillah Said 88 

2 Adi Putra Wahyudi 78 

3 Andi Rafiq Syukur 78 

4 Feby Sandyka 81 

5 Meisya Indriyahny 81 

6 Muhammad Fauzan Irsyak Iq 80 

7 Muhammad Nasrul 78 

8 Muhammad Nawar Hakim 78 

9 Muhammad Taufiq 79 

10 Musriani B 80 

11 Mustika Ratu 82 

12 Nur Chalifah 82 

13 Nurjannah 81 

14 Nurul Amirah 87 

15 Nurul Natasia 82 

16 Sarah Amelia 80 

17 Siti Zul Aysa 80 

Total nilai rata-rata 81 
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Dokumentasi Surat Izin Penelitian 
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Dokumentasi Pembelajaran Guru Bahasa Arab di Kelas VIII MTsN 3 Enrekang 
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