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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN 

A. Transliterasi Arab-Latin 

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf latin dapat 

dilihat pada tabel berikut: 

1. Konsonan 

Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama 

 Alif tidak dilambangkan tidak dilambangkan ا

 Ba B Be ب

 Ta T Te ت

 Tsa ṡ es (dengan titik di atas) ث

 Jim J Je ج

 Ha Ḥ ha (dengan titik di atas) ح

 Kha Kh ka dan ha خ

 dal D De د

 zal Ż zet (dengan titik di atas) ذ

 ra R Er ر

 za Z Zet ز

 sin S Es س

 syin Sy es dan ye ش

 shad Ṣ es (dengan titik di bawah) ص

 dhad Ḍ de (dengan titik di bawah) ض

 tha Ṭ te (dengan titik di bawah) ط

 dza Ẓ zet (dengan titik di bawah) ظ

 ain ‘ apostrof terbaik‘ ع

 gain G Eg غ

 fa F Ef ف

 qaf Q Qi ق

 kaf K Ka ك

 lam L Ei ل

 mim M Em م

 nun N En ن

 wawu W We و
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 ha H Ha ه

 hamzah ᾿ Apostrof ٲ

 ya’ Y Ye ي

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

apapun. Jika ia terletak ditengah 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: 

Tanda Nama Huruf Latin Nama 

  َ  Fathah A A 

  َ  Kasrah I I 

  َ  Dammah U U 

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan harakat dan 

huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu: 

Tanda Nama Huruf Latin Nama 

يَ    fathah dan ya Ai a dan i 

وَ    fathah dan wau Au a dan u 

3. Maddah  

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, 

transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu: 
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Tanda Nama Huruf Latin Nama 

, ا/يَ   fathah dan alif atau ya A a dan garis di atas 

يَ    kasrah dan ya I i dan garis di bawah 

وَ    dammah dan wau U u dan garis di atas 

4. Ta Marbutah 

Transliterasi untuk ta marbutah (ۃ) ada dua, yaitu: ta marbutah yang hidup 

mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, yang transliterasinya adalah 

[t], sedangkan ta marbutah yang mati atau mendapat harakat sukun 

tranliterasinya adalah [h]. 

5. Syaddah (Tasydid) 

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan 

sebuah tanda (  َ ), dalam transliterasinya dilambangkan dengan perulangan 

huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah. Jika huruf ي dengan ber-

tasydid (  َ ) diakhir sebuah kata dan didahului oleh huruf kasrah (ي), maka 

transliterasinya seperti huruf maddah [i]. 

6. Kata Sandang 

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf  (لأ)  

aliflam 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 (-). 

7. Hamzah  
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Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostof berlaku bagi hamzah yang 

terletak ditengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak diawal kata, ia 

tidak dilambangkan karena dalam tulisan Arab ia berupa alif. 

8. Penulisan Kata Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia 

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah 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 di atas. Misalnya kata Al-Qur’an (dari Al-

Qur’an), sunnah, khusus dan umum. Namun bila kata-kata tersebut menjadi 

bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara 

utuh. 

9. Lafz al-Jalalah (الله) 

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

berkedudukan sebagai mudaf ilaih (frase nominal), ditransliterasi tanpa huruf 

hamzah. 

Adapun ta marbutah diakhir kata yang disandarkan kepada Lafz-al-Jalalah, 

ditransliterasi dengan huruf [t]. 

10. Huruf Kapital 

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

transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan 

huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan bahasa Indonesia yang berlaku 

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

nama 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-, 
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baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, 

CDK, dan DR). 

B. Daftar Singkatan 

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah: 

swt. = subhānahū wa ta‘ālā 

saw. = sallallāhu ‘alaihi wa sallam 

a.s. = ‘alaihi al-salām 

H = Hijrah 

M = Masehi 

SM = Sebelum Masehi 

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

w.  = Wafat tahun 

QS …/…: 4 = QS al-Hujurat/49: 15 atau QS Ali ‘Imran/3: 85 

HR = Hadis Riwayat 

UURI = Undang-Undang Republik Indonesia 

MTs. =  Madrasah Tsanawiyah 

Kab. =  Kabupaten 

KKM =  Kriteria Ketuntasan Minimal 

KBM = Ketuntasan Belajar Minimal 

SD = Sekolah Dasar  

SMP = Sekolah Menengah Pertama 

h =  Halaman 

Cet =  Cetaka 
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ABSTRAK 

Nama   : Wiwi Sasmita Indar 

Nim  : 20200116139 

 
 

Pokok masalah dalam skripsi ini adalah Kemampuan Guru Bahasa Arab 

Dalam Melakukan Penilaian Pembelajaran Bahasa Arab Kelas VII MTs Pondok 

Pesantren Babussalam DDI Kassi Kabupaten Jeneponto Pokok masalah tersebut 

selanjutnya diuraikan ke dalam beberapa sub masalah, yaitu: 1)Bagaimana 

kemampuan guru bahasa Arab dalam melakukan penilaian terhadap pembelajaran 

bahasa Arab kelas VII MTs Pondok Pesantren Babussalam DDI Kassi Kabupaten 

Jeneponto? 2) Faktor apa saja mempengaruhi kemampuan guru bahasa Arab dalam 

melakukan penilaian terhadap pembelajaran bahasa Arab kelas VII MTs Pondok 

Pesantren Babussalam DDI Kassi Kabupaten Jeneponto 

Jenis penelitian ini adalah kualitatif kemudian menggunakan instrument 

penelitian selanjutnya sumber data penelitian ini yaitu Kepala MTs Pondok Pesantren 

Babussalam DDI Kassi atau yang mewakili, para guru selanjurnya metode 

pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi. 

Kemudian teknik pengolahan dan analisis data dilakukan dengan melalui tiga 

tahapan, yaitu: reduksi data, penyajian data (display data), dan penarikan kesimpulan. 

Hasil penelitian ini yaitu: 1. Kemampuan guru bahasa Arab dalam melakukan 

penilaian terhadap pembelajaran bahasa Arab kelas VII MTs Pondok Pesantren 

Babussalam DDI Kassi Kabupaten Jeneponto yaitu a) memberikan movitasi dan 

dorongan, b) membangun pembelajaran yang menarik, c) membangun daya ingat 

peserta didik. 2) Faktor-faktor dapat mempengaruhi kemampuan guru bahasa Arab 

dalam melakukan penilaian terhadap pembelajaran bahasa Arab kelas VII MTs 

Pondok Pesantren Babussalam DDI Kassi Kabupaten Jeneponto diantaranya Faktor 

Pendukung, a) Semangat guru dalam mengembangkan Bahasa Arab, b) tersedianya 

sumber sarana belajar dan prasarana. Dan Faktor Penghambat yaitu a) Kurangnya 
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minat peserta didik dalam belajar Bahasa Arab. b) Kurangnya media sarana prasarana 

pembelajaran dan c) kurangnya pendekatan pada peserta didik. 

Implikasi dari penelitian ini adalah:  1) Guru diharapkan mampu melakukan 

inovasi secara berkala dalam mengajar agar tidak timbul kejenuhan peserta didik 

dalam mengikuti proses pembelajaran Bahasa Arab. 2) Guru harus lebih memahami 

prinsip pendekatan saintifik agar supaya pelaksanaannya dapat berlangsung maksimal 

dan keaktifan peserta didik dalam proses pembelajaran dapat terjaga dan menyeluruh. 
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BAB I  

       PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Pendidikan adalah suatu hal yang sangat penting dan sangat berpengaruh 

dalam kehidupan manusia sebab Allah pun telah memerintahkan umat manusia untuk 

berlaku adil dan berbuat kebajikan Seperti yang difirmankan oleh Allah swt. dalam 

QS Al Nahl/16: 90. 

 

ي نْهٰى ع ن   ى الْق رْبٰى و  ا يْت اۤئ  ذ  حْس ان  و  الْْ  ر  ب الْع دلْ  و  الْب غْي  ا نَّ اللّٰه  ي أمْ  نْك ر  و  الْم  الْف حْش اۤء  و 

وْن   ظ ك مْ ل ع لَّك مْ ت ذ كَّر   ي ع 

Terjemahnya: 

Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) Berlaku adil dan berbuat kebajikan, 
memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, 
kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu 
dapat mengambil pelajaran. 1 

 

Lewat pendidikan seseorang dapat membentuk kepribadian yang lebih baik 

sesuai yang diinginkan. Seiring dengan meningkatnya kualitas pendidikan Indonesia 

akan memiliki sumber daya manusia yang berkualitas. Pendidikan merupakan sektor 

yang strategis untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan mencerdaskan 

kehidupan bangsa.  

Pendidikan adalah usaha sadar yang dilakukakan oleh keluarga, masyarakat, 

dan pemerintah, melalui kegiatan bimbingan, pengajaran dan/atau latihan, yang 

berlangsung di sekolah dan diluar sekolah sepanjang hayat, untuk mempersiapkan 

peserta didik agar dapat memainkan peranan dalam berbagai lingkungan hidup secara 

                                                             
1 Departemen Agama, Al-Qur’an dan Terjemahnya (Surakarta: Pustaka Al Hanan, 2014), h. 

543. 
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tepat dimasa yang akan datang. Pendidkan adalah pengalaman-pengalaman belajar 

terprogram dalam bentuk pendidikan formal, nonformal, dan informal di sekolah, dan 

diluar sekolah yang berlangsung seumur hidup yang bertujuan optimalisasi 

pertimbangan kemampuan-kemampuan individu, agar dikemudian hari dapat 

memainkan peranan hidup secara tepat.2 

Dalam rangka mewujudkan tujuan pendidikan tersebut, dapat dilakukan 

dengan memberikan layanan melalui proses pembelajaran yang berkualitas di setiap 

jenjang pendidikan termasuk di MTs Pondok Pesantren Babussalam DDI Kassi. Hal 

ini dikarenakan MTs Pondok Pesantren Babussalam DDI Kassi merupakan lembaga 

pendidikan yang sederajat dengan Sekolah Menengah Pertama yang berbasis Islam 

yang dikelola dan dikembangkan di bawah naungan Kementerian Agama Republik 

Indonesia. Layanan atau proses pembelajaran yang berkualitas dapat dilakukan 

dengan cara melakukan proses penilaian dengan baik sebagai salah satu proses 

pembelajaran yang bertujuan untuk mengukur ketercapaiannya tujuan pembelajaran. 

Pemerintah juga memiliki andil besar dalam mewujudkan tujuan pendidikan. 

Dalam hal ini, kurikulum menjadi hasil dari usaha pemerintah Indonesia. Kurikulum 

adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran 

serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran 

untuk mencapai tujuan Pendidikan tertentu.3 Hal ini berarti kurikulum penting adanya 

untuk dijadikan pedoman dalam proses pembelajaran, sehingga menjadi terarah dan 

lebih mudah untuk mencapai tujuan pembelajaran. Sifat kurikulum yang fleksibel 

                                                             
2 Redja Mudyhardjo, Pengantar Pendidikan Sebuah Studi Awal tentang Dasar-dasar 

Pendidikan pada Umumnya dan Pendidikan di Indonesia  (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), h. 11. 
3 Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. 
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atau mudah dirubah dan dikembangkan menjadikan kurikulum bisa berubah setiap 

periode. 

Di Indonesia, kurikulum yang berlaku saat ini adalah Kurikulum 2013. Dalam 

pemaparannya, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Muhammad Nuh, menegaskan 

bahwa kurikulum 2013 ditekankan pada kompetensi dengan pemikiran kompetensi 

berbasis sikap, keterampilan dan pengetahuan. Tujuannya adalah terbentuk generasi 

produktif, kreatif, inovatif, dan afektif.4 Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 

bersama Kementerian Agama mulai mengimplementasikan kurikulum 2013 pada 

semua satuan pendidikan, salah satunya pada MTs Pondok Pesantren Babussalam 

DDI Kassi.5 Yang paling penting dalam hal ini adalah faktor guru. Sebab secanggih 

apapun suatu kurikulum dan sehebat apapun sistem pendidikan, tanpa kualitas guru 

yang baik, maka semua itu tidak akan membuahkan hasil yang maksimal. Oleh 

karena itu, guru diharapkan memiliki kemampuan (kompetensi) yang diperlukan 

untuk melaksanakan tugas dan fungsinya secara efektif dan efisien. Secara umum, 

guru harus memenuhi dua kategori yaitu memiliki capability dan loyality, yakni guru 

itu harus memiliki kemampuan dalam bidang ilmu yang diajarkannya, memiliki 

kemampuan teoritik tentang mengajar yang baik dan mulai perencanaan, 

implementasi sampai evaluasi dan memiliki loyalitas keguruan, yakni terhadap tugas-

tugas yang tidak semata di dalam kelas, tapi sebelum dan sesudah kelas.6 

                                                             
4 Imas Kurniasih, Berlin Sani, Implementasi Kurikulum 2013 Konsep dan Penerapan 

(Surabaya: Kata Pena, 2014), h. 7. 
5 Surat Edaran Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor: 156928/MPK.A/KR/203, 

tanggal 8 November 2013. 
6 Dede Rosyada, Paradigma Pendidikan Demokratis, Sebuah Model Pelibatan Masyarakat 

Dalam Penyelenggaraan Pendidikan (Jakarta: Prenada Media. 2004), h.112. 
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Kedua kategori, capability dan loyality tersebut, terkandung dalam macam-

macam kompetensi guru. kompetensi guru meliputi kompetensi kepribadian, 

kompetensi sosial, kompetensi paedagogik dan kompetensi profesional.  

Kompetensi kepribadian adalah kemampuan kepribadian yang mantap, 

berakhlak mulia, arif dan berwibawa serta menjadi teladan peserta didik. Dalam 

Standar Nasional Pendidikan, dikemukakan bahwa yang dimaksud dengan 

kompetensi kepribadian adalah kemampuan kepribadian yang mantap, stabil, dewasa, 

arif, dan berwibawa, menjadi teladan bagi peserta didik dan berakhlak mulia. 

Kompetensi kepribadian sangat besar pengaruhnya terhadap pertumbuhan dan 

perkembangan pribadi para peserta didik. Kompetensi kepribadian ini memiliki peran 

dan fungsi yang sangat penting dalam membentuk kepribadian anak, guna 

menyiapkan dan mengembangkan sumber daya manusia (SDM) serta 

mensejahterakan masyarakat, kemajuan negara, dan bangsa pada umumnya.7 

Sedangkan kompetensi sosial dimaksudkan bahwa guru mampu mengfungsikan 

dirinya sebagai makhluk sosial di masyarakat dan lingkungannya sehingga mampu 

berkomunikasi dan bergaul secara efektif dengan peserta didik, sesama pendidik, 

tenaga kependidikan, orang tua dan wali peserta didik, serta masyarakat sekitar.8 

Kemampuan guru dalam melakukan evaluasi merupakan kemampuan (kompetensi) 

guru yang sangat penting. Evaluasi dipandang sebagai masukan yang diperoleh dari 

proses pembelajaran yang dapat dipergunakan untuk mengetahui kekuatan dan 

kelemahan berbagai komponen yang terdapat dalam suatu proses belajar mengajar. 

                                                             
7 E. Mulyasa, Standar Kompetensi Sertifikasi Guru (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 

2007),  h.117. 
8 E. Mulyasa, Standar Kompetensi Sertifikasi Guru, h. 173-174. 
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Evaluasi pembelajaran merupakan suatu usaha untuk memperbaiki mutu 

proses belajar mengajar. Informasi-informasi yang diperoleh dari pelaksanaan 

evaluasi pembelajaran pada gilirannya digunakan untuk memperbaiki kualitas proses 

belajar mengajar. 

Mata pelajaran Bahasa Arab di MTs Pondok Pesantren Babussalam DDI 

Kassi adalah salah satu mata pelajaran bahasa Asing yang merupakan peningkatan 

penguasaan bahasa Asing yang telah dipelajari oleh peserta didik. Peningkatan 

tersebut dilakukan dengan cara mempelajari, memperdalam serta membiasakan. 

Selain itu bahasa Arab juga diarahkan sebagai persiapan untuk melanjutkan ke 

jenjang pendidikan yang lebih tinggi, disamping untuk hidup bermasyarakat. 

Adanya beberapa faktor yang menjadi penilaian guru dalam proses 

pembelajaran berlangsung khususnya yang diajarkan di MTs Pondok Pesantren 

Babussalam Jeneponto yaitu yang mendukkung Semangat guru dalam 

mengembangkan Bahasa Arab, serta tersedianya sumber saranabelajar dan prasarana. 

Sedangkan Faktor Penghambat yaitu Kurangnya minat peserta didik dalam belajar 

Bahasa Arab dan kurangnya pendekatan guru kepada peserta didik hal ini menjadi 

dasar bahwa penilaian guru sangat penting dalam proses pembelajaran berlangsung. 

Salah satu materi yang wajib diajarkan di MTs Pondok Pesantren Babussalam 

DDI Kassi adalah bahasa Arab.9 Ada empat kemampuan berbahasa Arab yang harus 

dikuasai peserta didik setelah mengikuti pembelajaran bahasa Arab, yaitu maharatul 

qiraah, maharatul istima’, maharatul kitabah, dan maharatul kalam.10 Untuk 

                                                             
9 Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia No. 165 Tahun 2014 tentang Kurikulum 

2013 Mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Bahasa Arab pada Madrasah. 
10 Acep Hermawan, Metodologi Pembelajaran Bahasa Arab (Bandung: Remaja Rosdakarya, 

2011), h. 129. 
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mengetahui apakah tujuan pembelajaran telah tercapai atau belum, maka guru perlu 

melakukan proses penilaian. 

Model penilaian yang digunakan dalam kurikulum 2013 adalah penilaian 

autentik. Penilaian autentik merupakan bentuk penilaian yang menghendaki peserta 

didik menampilkan sikap, menggunakan pengetahuan dan keterampilan, yang 

diperoleh dari pembelajaran dalam melakukan tugas pada situasi yang 

sesungguhnya.11 Penilaian autentik mencakup penilaian berdasarkan pengamatan, 

tugas ke lapangan, portofolio, projek, produk, jurnal, kerja laboratorium, unjuk kerja, 

serta penilaian diri.12 Karena pentingnya proses penilaian, maka setiap guru mata 

pelajaran apapun termasuk mata pelajaran bahasa Arab perlu melaksanakan proses 

penilaian.  

Berkenaan dengan hal tersebut, maka setiap sekolah perlu mendorong dan 

memberikan kesempatan bagi setiap gurunya untuk melakukan penilaian autentik 

secara optimal. Salah satu di antara sekolah yang melaksanakan hal demikian adalah 

MTs Pondok Pesantren Babussalam DDI Kassi. 

Berdasarkan uraian masalah diatas, maka penulis tertarik melakukan 

penelitian tentang “Kemampuan guru bahasa Arab dalam melakukan penilaian 

pembelajaran bahasa Arab kelas VII MTs Pondok Pesantren Babussalam DDI Kassi 

Kabupaten Jeneponto”. 

 

 

                                                             
11 Permendikbud RI No. 104 Tahun 2014 tentang Penilaian Hasil Belajar oleh Pendidik pada 

Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah. 
12 Supardi, Penilaian Autentik Pembelajaran Afektif, Kognitif, dan Psikomotor (Konsep dan 

Aplikasi) (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2015), h. 28. 
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B. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus 

Agar dalam pengerjaan tugas akhir ini dapat lebih terarah dan permasalahan 

tidak melebar maka fokus penelitian difokuskan pada pembahasan sebagai berikut :  

1. Kemampuan guru bahasa Arab dalam mengevaluasi pembelajaran merupakan 

kemampuan yang harus dimiliki oleh seorang guru.  

2. Upaya apa saja yang dilakukan guru bahasa Arab dalam meningkatkan 

kemampuan dan menanggulangi kelemahan pelaksanaan evaluasi pembelajaran.  

3. Bagaimana keterampilan guru bahasa Arab kelas VII MTs Pondok Pesantren 

Babussalam DDI Kassi Kabupaten Jeneponto dalam penggunaan evaluasi 

pembelajaran.  

4. Apakah faktor-faktor yang mempengaruhi kemampuan guru bahasa Arab 

dalam melakukan penilaian dalam pembelajaran bahasa Arab kelas VII MTs 

Pondok Pesantren Babussalam DDI Kassi Kabupaten Jeneponto. 

Sedangkan untuk mempermudah pemahaman dan memberikan gambaran 

serta menyamakan persepsi antara penulis dan pembaca maka dikemukakan 

penjelasan yang sesuai dengan deskripsi fokus dalam penelitian ini. Adapun deskripsi 

fokus dalam penelitian ini adalah :  

1. Kemampuan berasal dari kata mampu yang artinya kuasa (bisa, sanggup) 

melakukan sesuatu, sedangkan kemampuan adalah kesanggupan, kecakapan, 

kekuatan.13 

                                                             
13 Hasan Alwi, Kamus Besar Bahasa Indonesia (Jakarta: Pusat Bahasa Departemen 

Pendidikan Nasional, 2005), h.707. 
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2. Guru adalah orang yang pekerjaannya (mata pencahariannya, profesinya) 

mengajar.14 

3. Dalam definisi yang lebih luas dikemukakan oleh dua orang ahli, yakni Cronbach 

dan Stufflebeam, Penilaian merupakan sebuah proses penilaian bukan sekedar 

mengukur sejauh mana tujuan tercapai, tetapi digunakan untuk membuat 

keputusan.15 

C. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian dari latar belakang yang telah dijelaskan diatas maka 

rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: 

1. Bagaimana kemampuan guru bahasa Arab dalam melakukan penilaian terhadap 

pembelajaran bahasa Arab kelas VII MTs Pondok Pesantren Babussalam DDI 

Kassi Kabupaten Jeneponto? 

2. Apa saja faktor pendukung dan penghambat yang mempengaruhi kemampuan 

guru bahasa Arab dalam melakukan penilaian terhadap pembelajaran bahasa 

Arab kelas VII MTs Pondok Pesantren Babussalam DDI Kassi Kabupaten 

Jeneponto? 

D.  Kajian Pustaka 

Beberapa hasil penelitian terdahulu yang berhubungan dengan penelitian yang 

dilakukan oleh peneliti adalah sebagai berikut: 

Siti Sabariah (2013) dalam skripsi yang berjudul “Kemampuan Guru Dalam 

Penilaian Afektif Pada Mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam Di Sekolah 

                                                             
14 WJS. Poerwadarminta, Kamus Besar Bahasa Indonesia (Jakarta: Balai Pustaka, 2006), h. 

611. 
15 Suharsimi Arikunto, Dasar-Dasar Evaluasi Pendidikan (Jakarta: Bumi Aksara, 2005), hlm. 

3. 
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Menengah Kejuruan Dar El Hikmah Pekanbaru”.16 Pada penelitian ini hampir sama 

dengan penelitian kami yang sama-sama meneliti tentang kemampuan guru dalam 

melakukan penilaian dalam satu mata pelajaran, bedanya penelitian ini dengan 

penelitian kami yaitu penelitian ini berfokus kepada penilaian mata pelajaran di 

tingkat Sekolah Menengah Kejuruan berbeda dengan penelitian kami yang berfokus 

kepada penilaian mata pelajaran di tingkat Sekolah Menengah Pertama khususnya 

pada Pondok Pesantren. 

Irwansyah (2013) dalam skripsi yang berjudul “Kemampuan Guru Fiqih 

Dalam Pelaksanaan Evaluasi Pembelajaran Di Madrasah Tsanawiyah Darun Na’im 

Simpangkubu Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar”.17 Penelitian ini hampir sama 

dengan penelitian kami yang sama-sama ingin membahas Kemampuan guru dalam 

melakukan evaluasi suatu pembelajaran, tetapi dalam penelitian yang dilakukan oleh 

Irwansyah lebih berfokus kepada evaluasi pembelajaran pada mata pelajaran Ilmu 

Fiqih berbeda dengan penelitian kami yang berfokus kepada penilaian dalam 

pembelajaran bahasa Arab.   

Abd. La’lang (2016) dalam skripsi yang berjudul “Peningkatan Kreativitas 

Belajar Peserta didik Pada Pembelajaran Matematika Melalui Tipe Think Pair Share 

(Tps) Kelas Viii Madrasah Tsanawiyah Swasta (Mtss) Babusssalam Ddi Kassi Kab. 

Jeneponto”.18 Pada penelitian ini mempunyai kesamaan dengan penelitian kami yang 

                                                             
16 Siti Sabariah, Kemampuan Guru Dalam Penilaian Afektif Pada Mata Pelajaran Pendidikan 

Agama Islam Di Sekolah Menengah Kejuruan Dar El Hikmah Pekanbaru (Pekanbaru: UIN Sultan 

Syarif Kasim Riau). 
17 Irwansyah, Kemampuan Guru Fiqih Dalam Pelaksanaan Evaluasi Pembelajaran Di 

Madrasah Tsanawiyah Darun Na’im Simpangkubu Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar 

(Pekanbaru: UIN Sultan Syarif Kasim Riau). 
18 Abd. La’lang, Peningkatan Kreativitas Belajar Peserta didik Pada Pembelajaran 

Matematika Melalui Tipe Think Pair Share (Tps) Kelas Viii Madrasah Tsanawiyah Swasta (Mtss) 

Babusssalam Ddi Kassi Kab. Jeneponto (Makassar: UIN Alauddin Makassar). 
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sama-sama ingin meneliti di MTs Babussalam Kassi Kabupaten Jeneponto, tetapi 

dalam penelitian yang dilakukan oleh Abd. La’lang lebih berfokus kepada 

peningkatan kreativitas belajar peserta didik berbeda dengan penelitian kami yang 

berfokus kepada kemampuan guru dalam melakukan penilaian pada pembelajaran 

bahasa Arab. 

Fitriani Rizki Umami (2019) dalam skripsi yang berjudul “Implementasi 

Penilaian Autentik Pada Pembelajaran Bahasa Arab Di Man 2 Banyumas”.19 

Perbedaan penelitian, dalam penelitian Fitriani Rizki Umami membahas lebih dalam 

tentang implementasi penilaian autentik pada pembelajaran bahasa Arab. Sedangkan 

penelitian kami lebih berfokus kepada kemampuan guru dalam melakukan penilaian 

pada pembelajaran bahasa Arab.  

Raudatul (2020) dalam skripsi yang berjudul “Analisis Kompetensi Guru 

Dalam Pelaksanaan Evaluasi Pembelajaran Matematika Di Madrasah Tsanawiyah 

Swasta Mahdaliyah Kota Jambi”.20 Perbedaan penelitian yang dilakukan oleh 

Raudatul lebih memfokuskan kepada analisis kompetensi guru dalam pelaksanaan 

evaluasi pembelajaran. Sedangkan pada penelitian kami ingin meneliti kemampuan 

guru dalam melakukan penilaian pada suatu pembelajaran. 

E. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1. Tujuan penelitian  

                                                             
19 Fitriani Rizki Umami, Implementasi Penilaian Autentik Pada Pembelajaran Bahasa Arab 

Di Man 2 Banyumas (Purwokerto: IAIN Purwokerto). 
20 Raudatul, Analisis Kompetensi Guru Dalam Pelaksanaan Evaluasi Pembelajaran 

Matematika Di Madrasah Tsanawiyah Swasta Mahdaliyah Kota Jambi (Jambi: UIN Sulthan Thaha 

Saifuddin). 
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a. Untuk mengetahui Kemampuan guru bahasa Arab dalam melakukan penilaian 

dalam pembelajaran bahasa Arab kelas VII MTs Pondok Pesantren Babussalam 

DDI Kassi Kabupaten Jeneponto. 

b. Untuk mengetahui faktor pendukung dan penghambat yang mempengaruhi 

kemampuan guru bahasa Arab dalam melakukan penilaian terhadap pembelajaran 

bahasa Arab kelas VII MTs Pondok Pesantren Babussalam DDI Kassi Kabupaten 

Jeneponto 

2. Manfaat penelitian 

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat kepada banyak pihak di 

antaranya: 

a. Manfaat Teoritis 

Melalui penelitian ini diharapkan memberikan manfaat teoritik dalam 

pengembangan kemampuan guru bahasa Arab khususnya kajian yang berkaitan 

dengan kemampuan guru dalam melakukan  penilaian bahasa Arab. Sehingga 

dapat menjadi rujukan untuk peneliti lain untuk meneliti lebih jauh. 

b. Manfaat Praktis 

Diharapkan mampu memberikan informasi dan nilai tambah terhadap pembaca, 

pemerintah, lembaga-lembaga terkait khususnya mahapeserta didik yang berminat 

memahami dan mengkaji masalah kemampuan guru bahasa Arab dalam 

melakukan penilaian.  
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BAB II 

TINJAUAN TEORITIS 

A. Tinjauan Umum tentang Penilaian  

1. Pengertian Penialaian 

Penilaian merupakan sebuah proses pengumpulan data untuk menentukan 

sejauh mana, dalam hal apa, dan bagian mana tujuan pendidikan sudah tercapai. Jika 

belum, bagaimana yang belum dan apa sebabnya. Definisi yang lebih luas 

dikemukakan oleh dua orang ahli lain, yakni Cronbach dan Stufflebeam, yang 

menambahkan bahwa proses penilaian bukan sekedar mengukur sejauh mana tujuan 

tercapai, tetapi digunakan untuk membuat keputusan.21 Kegiatan penilaian 

merupakan bagian dari proses untuk menentukan pencapaian kompetensi mahasiswa 

selama dan setelah mengikuti proses pembelajaran. Penilaian dilakukan secara 

terpadu untuk mengungkapkan seluruh aspek kemampuan mahasiswa baik dalam 

aspek pengetahuan, keterampilan maupun sikap/nilai. Penilaian berkaitan dengan 

pengukuran, pengecekan, penulusuran serta pencarian kesenjangan pada 

pembelajaran, yaitu sebuah proses yang ditempuh untuk mendapatkan informasi yang 

digunakan dalam rangka membuat keputusan tertentu mengenai para siswa, 

kurikulum, program, kebijakan pendidikan, metode serta instrumen pendidikan 

lainnya oleh suatu badan , lembaga, organisasi atau intstitusi resmi yang 

melaksanakan aktivitas tertentu. 

Penilaian adalah proses kegiatan mengunpulkan, mengukur, dan 

meyimpulkan kemajuan belajar, proses belajar dan hasil belajar siswa yang mencakup 

pengetahuan, kompetensi sikap, dan keterampilan secara meyeluruh serta 

                                                             
21 Suharsimi Arikunto, Dasar-Dasar Evaluasi Pendidikan, (Jakarta: Bumi Aksara, 2005) 

Cet.5, h. 3 
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berkelanjutan. Adapun bentuk penilaian hasil belajar dilakukan menggunakan 

penilaian autentik dan non-autentik, penilaian autentik dilaksanakan selama proses 

pembelajaran berlangsung dengan cara kegiatan observasi, penilaian diri sendiri, 

penilaian antar teman, penialaian unjuk kerja, penilaian proyek, penilaian portofolio, 

serta penilaian produk, sementara penilaian non-autentik dilaksanakan sebelum 

pembelajaran berlangsung, saat pembelajaran berlangsung, dan akhir pembelajaran 

melalui tes, ualangan dan ujian. 

Penilaian dalam evaluasi pendidikan merupakan rangkaian kegiatan untuk 

memperoleh, menganalisis, dan menafsirkan data tentang proses dan hasil belajar 

peserta didik yang dilakukan secara sistematis dan berkesinambungan. Hasil dari 

penilaian ini selanjutnya digunakan sebagai Informasi yang bermakna dan digunakan 

dalam mengambil keputusan. Hasil dari penilaian juga dapat dijadikan dasar dalam 

menentukan kualitas penyelenggaraan program pendidikan. Kualitas baik dari segi 

rencana, proses sampai hasil dari program pembelajaran. Penilaian ini dapat ditinjau 

dari sisi capaian hasil belajar peserta didik, penentuan tujuan pembelajaran, ketepatan 

metode mengajar dan kualitas program pendidikan secara keseluruhan. Hasil 

penilaian ini selanjutnya dijadikan dasar dalam melakukan perbaikan perencanaan, 

perbaikan proses sampai menentukan apakah sebuah program pendidikan dapat 

dilanjutkan atau harus dihentikan. 

2. Jenis-Jenis Penilaian 

a. Penilaian formatif 

Penilaian yang dilakukan setelah proses pembelajaran dilakukan dengan 

tujuan untuk mengetahui apakah Tujuan Pembelajaran telah tercapai. Tes formatif ini 

dilakukan setiap kali selesai proses pembelajaran. 
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b. Penilaian sumatif  

Penilaian yang dilakukan untuk mengetahui kompetensi yang dicapai peserta 

didik setelah mengikuti proses pembelajaran dalam satu semester atau di akhir tahun 

pembelajaran. Proses penilaian dilakukan pada rentang waktu lama misalnya setiap 3, 

6 atau 12 bulan dengan tujuan mengetahui apakah maturity tidak menghilangkan 

keterampilan yang dicapai pada proses pembelajaran. 

c. Penilain penempatan (placement) 

Placement Test atau tes penempatan digunakan untuk menentukan posisi atau 

level peserta didik saat memulai program pembelajaran. Pada sekolah non formal, 

hasil tes ini digunakan menentukan calon peserta apakah berada pada level rendah, 

sedang atau tinggi namun pada kelas formal tentu saja tingkatan pendidikan tidak bisa 

dibuat demikian. Tes penempatan digunakan untuk menentukan metode dan 

kedalaman materi yang akan disampaikan, sesuai dengan kemampuan peserta didik. 

d. Penilaian Diagnostik 

Penilaian Diagnostik adalah proses penilaian yang memiliki tujuan 

mengetahui keadaan belajar Peserta Didik. Dianostik ini bertujuan untuk mengatahui 

kualitas proses, kesulitan dan hambatan yang dialami peserta didik.22 

B. Tinjauan Umum tentang Evaluasi Pembelajaran 

1. Pengertian Evaluasi Pembelajaran 

Evaluasi berasal dari bahasa Inggris yaitu evaluation. Menurut Mehrens dan 

Lehmann yang dikutip oleh Ngalim Purwanto, evaluasi dalam arti luas adalah suatu 

                                                             
22 Kunandar. Penilaian Autentik (Penilaian Hasil Belajar Peserta Didik Berdasarkan 

Kurikulum. Suatu Pendekatan Praktis Disertai Dengan Contoh. Jakarta: Rajawali Pers Naim, 2016. h. 9 
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proses merencanakan, memperoleh dan menyediakan informasi yang sangat 

diperlukan untuk membuat alternatif- alternatif keputusan.23  

Evaluasi merupakan keharusan manakala satu program/kegiatan sudah 

diselesaikan. Melalui evaluasi itulah bisa diketahui bagaimana efektivitas 

program/kegiatan dilaksanakan sesuai dengan apa yang di inginkan dan apabila tidak, 

berada dalam posisi untuk menghentikan atau memperbaikinya. Kebutuhan dan 

tuntutan akan pertanggungjawaban menimbulkan suatu kebutuhan dilakukannya 

evaluasi. Pertanggungjawaban tidak terbatas pada suatu aktivitas, akan tetapi juga 

untuk memperbaiki pelaksanaan program dan perkembangan masyarakat “Riset 

untuk mengumpulkan, menganalisis, dan menyajikan informasi yang bermanfaat 

mengenai objek evaluasi, menilainya dengan membandingkannya dengan indikator 

evaluasi dan hasilnya dipergunakan untuk mengambil keputusan mengenai objek 

evaluasi. 

Evaluasi memungkinkan pelaksana suatu program untuk mengetahui hasil 

yang nyatanya dicapai. Penialian yang objektif, rasional dan berdasarkan kriteria 

yang telah ditetapkan sebelumnya dalam rencana akan diketahui apakah hasil yang 

dicapai melebihi target dan standar yang telah ditentukan, hasil yang dicapai sekadar 

sesuai harapan, atau kurang dari yang ditentukan. 

Roestiyah dalam bukunya Masalah-masalah Ilmu Keguruan yang kemudian 

dikutip oleh Slameto, mendeskripsikan pengertian evaluasi sebagai berikut: 

a. Evaluasi adalah proses memahami atau memberi arti, mendapatkan dan 

mengkomunikasikan suatu informasi bagi petunjuk pihak-pihak pengambil 

keputusan. 

                                                             
23 M. Ngalim Purwanto, M. P, Prinsip-Prinsip dan Teknik Evaluasi Pengajaran (Bandung: 

PT. Remaja Rosdakarya, 2004), h.3. 



16 
 

 
 

b. Evaluasi ialah kegiatan mengumpulkan data seluas-luasnya, sedalam dalamnya, 

yang bersangkutan dengan kapabilitas peserta didik, guna mengetahui sebab 

akibat dan hasil belajar peserta didik yang dapat mendorong dan 

mengembangkan kemampuan belajar. 

c. Dalam rangka pengembangan sistem instruksional, evaluasi merupakan suatu 

kegiatan untuk menilai seberapa jauh program telah berjalan seperti yang telah 

direncanakan. 

d. Evaluasi adalah suatu alat untuk menentukan apakah tujuan pendidikan dan 

apakah proses dalam pengembangan ilmu telah berada di jalan yang 

diharapkan.24 

Secara umum, dalam bidang pendidikan, evaluasi bertujuan untuk: 

a. Memperoleh data pembuktian yang akan menjadi petunjuk sampai dimana 

tingkat kemampuan dan tingkat keberhasilan peserta didik dalam pencapaian 

tujuan-tujuan kurikuler setelah menempuh proses pembelajaran dalam 

jangka waktu yang telah ditentukan.  

b. Mengukur dan menilai sampai di manakah efektifitas mengajar dan metode-

metode mengajar yang telah diterapkan atau dilaksanakan oleh pendidik, 

serta kegiatan belajar yang dilaksanakan oleh peserta.25 

2. Tujuan Evaluasi 

Tujuan Evaluasi Evaluasi dilakukan untuk mencapai suatu tujuan sesuai 

dengan objek evaluasinya.) yaitu :  

a. Mengukur pengaruh program terhadap masyarakat.  

                                                             
24 Slameto, Evaluasi Pendidkan (Jakarta: Bumi Aksara, 2001), h.6. 
25 Anas Sudijono, Pengantar Evaluasi Pendidikan (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada,2006), 

h. 16. 
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b. Menilai apakah program telah dilaksanakan sesuai dengan rencana.  

c. Mengukur apakah pelaksanaan program sesuai dengan standar.  

d. Evaluasi program dapat mengidentifikasi dan menemukan mana dimensi 

program yang jalan, mana yang tidak berjalan.  

e. Pengembangan staf program. 

f.  Memenuhi ketentuan undang-undang.  

g. Akreditasi program.  

h. Mengukur cost effectiveness dan cost-efficiency.  

i. Mengambil keputusan mengenai program.  

j.  Akuntabilitas.  

k. Memberikan balikan kepada pimpinan dan staf program.  

l. Mengembangkan teori ilmu evaluasi 

 

Prinsip-prinsip pembelajaran merupakan aspek kejiwaan yang perlu 

dipahami setiap pendidik selaku tenaga profesional yang memikul tanggung jawab 

besar dalam mencerdaskan anak bangsa. Tenaga pendidik profesional adalah tenaga 

yang memiliki kompetensi dengan kemampuan yang dapat di daya gunakan dengan 

baik, dapat diandalkan dan berhasil dalam melayani serta membantu partisipan di 

dalam proses pembelajaran. Kompetensi yang harus dimiliki oleh pendidik mencakup 

tiga aspek, yaitu: (a) kompetensi profesional, (b) kompetensi pribadi, (c) kompetensi 

sosial. 

Ada beberapa prinsip  pembelajaran orang dewasa yang harus dipahami oleh 

pendidik profesional yaitu: 
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a. Belajar swa-arah yang menurutnya dapat membuat partisipan 

memenuhi kebutuhan, keinginan, minat atau fantasinya 

b. Partisipan akan mengetahui cara-cara belajar sehingga dapat 

menumbuhkan hasrat dan keinginan untuk belajar secara 

berkesinambungan 

c. Belajar mengevaluasi diri, partisipan dilibatkan dalam 

mengembangkan metode untuk mengukur kemajuan tujuan belajarnya 

d. Pentingnya perasaan, proses pembelajaran harus saling menghormati, 

menghargai dan penuh kasih sayang 

e. Bebas dari ancaman, aktivitas belajar akan lebih mudah apabila berada 

dalam suasana bebas dari berbagai ancaman. Pengulangan 

pembelajaran yang efektif perlu dilakukan berulang kali sehingga 

peserta didik menjadi lebih mengerti dan memantapkan hasil 

pembelajarannya. Adanya pengulangan terhadap materi pelajaran yang 

diberikan akan mempermudah penguasaan dan dapat meningkatkan 

kemampuan. 

3. Tantangan 

Pendidik perlu memberikan tantangan kepada peserta didik dalam 

pembelajaran agar memunculkan motif yang kuat untuk dapat mengatasi hambatan 

yang baik. Hal tersebut dapat diwujudkan melalui bentuk kegiatan, bahan dan alat 

pembelajaran yang dipilih untuk kegiatan tersebut. 

4. Perbedaan Individual 

Pada dasarnya setiap individu merupakan satu kesatuan yang berbeda baik 

dari aspek fisik maupun psikis. Hal ini berpengaruh pada cara dan hasil belajar 
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peserta didik. Oleh karena itu perlu menjadi perhatian pendidik dalam aktivitas 

pembelajaran dengan memperhatikan tipe-tipe belajar setiap individu. 

5. Jenis-Jenis Evaluasi 

Jenis – Jenis menurut objeknya menjadi beberapa jenis yaitu:  

1. Evaluasi Kebijakan “Kebijakan adalah rencana umum dalam rangka 

melaksanakan fungsi dan tugas. Kebijakan akan berlangsung terus sampai 

dicabut atau diganti dengan kebijakan yang baru; umumnya karena kebijakan 

yang lama tidak efektif dan efisien atau karena terjadinya pergantian pejabat 

dan pejabat baru mempunyai kebijakan yang berbeda dengan pejabat 

sebelumnya”. Istilah lainnya ialah analisis kebijakan yang berarti menentukan 

atau memilih satu alternatif kebijakan yang terbaik dari sejumlah alternatif 

kebijakan yang ada. Sedangkan evaluasi kebijakan adalah menilai suatu 

kebijakan yang sedang atau telah dilakukan”.  

2. Evaluasi Program “Program adalah kegiatan atau aktivitas yang dirancang 

untuk menjalankan kebijakan dan dilaksanakan untuk waktu yang tidak 

terbatas. Evaluasi program: “Metode sistematis untuk mengumpulkan, 

menganalsisis, dan memakai informasi untuk menjawab pertanyaaan dasar. 

Evaluasi Program dapat dikelompokan menjadi evaluasi proses (process 

evaluation), evaluasi manfaat (outcome evaluation) dan evaluasi akibat 

(impact evaluation)”. 

3. Evaluasi Proyek “kegiatan atau aktivitas yang dilaksanakan untuk jangka 

waktu tertentu untuk mendukung pelaksanaan program. Pelaksanaan proyek 

tersebut perlu dievaluasi untuk mengukur kinerja dan manfaat proyek”.  
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4. Evaluasi Material “Evaluasi material, untuk pelaksanaan kebijakan, program 

atau proyek diperlukan sejumlah material atau produk-produk tertentu. 

Misalnya, “untuk melaksanakan program Bus Way diperlukan bus dengan 

kualitas tertentu: nyaman, memuat banyak penumpang, tahan lama, hemat 

bahan bakar, dan biaya pemeliharaannya yang murah. Oleh karena itu, bus 

yang dipergunakan Bus Way dievaluasi dengan kriteria tersebut”.  

5. Evaluasi Sumber Daya Manusia (SDM) “Evaluasi sumber daya manusia atau 

yang yang dikenal dengan evaluasi kinerja di lakukan untuk mengetahui 

pengembangan sumber saya manusia atau human resources development. 

Evaluasi sumber daya manusia dapat dilaksanakan disebuah lembaga 

pendidikan, lembaga pemerintah, bisnis dan lembaga swadaya masyarakat”. 

6. Fungsi Evaluasi Pembelajaran 

Evaluasi dalam pembelajaran dilakukan untuk kepentingan pengambilan 

keputusan, misalnya tentang akan digunakan atau tidaknya suatu pendekatan, 

metode, atau teknik. Tujuan utama dilakukan evaluasi proses pembelajaran 

adalah sebagai berikut:  

1. Menyiapkan informasi untuk keperluan pengambilan keputusan dalam proses 

pembelajaran. 

2. Mengidentifikasi bagian yang belum dapat terlaksana sesuai dengan tujuan. 

3.  Mencari alternatif tindak lanjut, diteruskan, diubah atau dihentikan.26 

Dalam keadaan pengambilan keputusan proses pembelajaran, evaluasi sangat 

penting karena telah memberikan informasi mengenai keterlaksanaan proses belajar 

mengajar, sehingga dapat berfungsi sebagai pembantu dan pengontrol pelaksanaan 

                                                             
26 Ahmad Sofyan, dkk, Evaluasi Pembelajaran IPA Berbasis Kompetensi (Jakarta: UIN 

Jakarta Press,2006), h.31-32. 
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proses belajar mengajar. Di samping itu, fungsi evaluasi proses adalah memberikan 

informasi tentang hasil yang dicapai, maupun kelemahan-kelemahan dan kebutuhan 

tehadap perbaikan program lebih lanjut yang selanjutnya informasi ini sebagai umpan 

balik (feedback) bagi guru dalam mengarahkan kembali penyimpangan-

penyimpangan dalam pelaksanaan rencana dari rencana semula menuju tujuan yang 

akan dicapai.27 Dengan demikian, betapa penting fungsi evaluasi itu dalam proses 

belajar mengajar. Dalam keseluruhan proses pendidikan, secara garis besar evaluasi 

berfungsi untuk: 

(1) Mengetahui kemajuan kemampuan belajar murid. Dalam evaluasi formatif, 

hasil dari evaluasi selanjutnya digunakan untuk memperbaiki cara belajar 

peserta didik.  

(2) Mengetahui status akademis seseorang peserta didik dalam kelasnya. 

(3) Mengetahui penguasaan, kekuatan dalam kelemahan seseorang peserta 

didik atas suatu unit pelajaran. 

(4) Mengetahui efisiensi metode mengajar yang digunakan guru. 

(5) Menunjang pelaksanaan BK di sekolah.  

(6) Memberi laporan kepada peserta didik dan orang tua  

(7) Hasil evaluasi dapat digunakan untuk keperluan promosi peserta didik.  

(8) Hasil evaluasi dapat digunakan untuk keperluan pengurusan (streaming). 

(9)     Hasil evaluasi dapat digunakan untuk keperluan perencanaan Pendidikan. 

(10) Memberi informasi kepada masyarakat yang memerlukan, dan 

(11) Merupakan feedback bagi peserta didik, guru dan program pengajaran.  

(12) Sebagai alat motivasi belajar mengajar  

                                                             
27 Ahmad Sofyan, dkk, Evaluasi Pembelajaran IPA Berbasis Kompetensi, h. 18. 
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(13) Untuk keperluan pengembangan dan perbaikan kurikulum sekolah yang 

bersangkutan.28 

7. Langkah-Langkah Evaluasi Pembelajaran  

Agar evaluasi dapat dilaksanakan tepat pada waktu yang diharapkan dan 

hasilnya tepat guna dan tepat arah, perlu mengikuti langkah-langkah berikut 

ini29:  

a. Menyusun rencana evaluasi hasil belajar  

Perencanaan evaluasi pembelajaran itu umumnya mencakup;  

1) Merumuskan tujuan dilaksanakannya evaluasi, hal ini disebabkan evaluasi 

tanpa tujuan maka akan berjalan tanpa arah dan mengakibatkan evaluasi 

kehilangan arti dan fungsinya. 

2) Menetapkan aspek-aspek yang akan dievaluasi, misalnya aspek kognitif, 

afektif atau psikomotorik. 

3) Memilih dan menentukan teknik yang akan dipergunakan di dalam 

pelaksanaan evaluasi misalnya apakah menggunakan teknik tes atau non tes. 

4) Menyusun alat-alat pengukur yang dipergunakan dalam pengukuran dan 

penilaian hasil belajar peserta didik, seperti butir-butir soal tes. 

5) Menentukan tolak ukur, norma atau kriteria yang akan dijadikan pegangan 

atau patokan dalam memberikan interpretasi terhadap data hasil evaluasi. 

6) Menentukan frekuensi dari kegiatan evaluasi hasil belajar itu sendiri. 

b. Menghimpun Data  

                                                             
28 M. Ngalim Purwanto, M. P, Prinsip-Prinsip dan Teknik Evaluasi Pengajaran (Bandung: 

PT Remaja Rosdakarya,2004), h.4. 
29 Anas Sudijono, Pengantar Evaluasi Pendidikan, h. 93-97. 
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Dalam evaluasi pembelajaran, wujud nyata dari kegiatan menghimpun data 

adalah melaksanakan pengukuran, misalnya dengan menyelenggarakan tes 

pembelajaran. 

1) Melakukan verifikasi data  

Verifikasi data dimaksudkan untuk memisahkan data yang baik (yang dapat 

memperjelas gambaran yang akan diperoleh mengenai diri individu atau 

sekelompok individu yang sedang dievaluasi dari data yang kurang baik yang 

akan mengaburkan gambaran yang akan diperoleh apabila data itu ikut serta 

diolah). 

2) Mengolah dan menganalisis data Mengolah dan menganalisis hasil evaluasi 

dilakukan dengan memberikan makna terhadap data yang telah berhasil 

dihimpun dalam kegiatan evaluasi.  

3) Memberikan interpretasi dan menarik kesimpulan Interpretasi terhadap data 

hasil evaluasi belajar pada hakikatnya adalah merupakan verbalisasi dari 

makna yang terkandung dalam data yang telah mengalami pengolahan dan 

penganalisaan. 

4) Menindaklanjuti hasil evaluasi Bertitik tolak dari data hasil evaluasi yang 

telah disusun, diatur, diolah, dianalisis dan disimpulkan sehingga dapat 

diketahui apa makna yang terkandung didalamya, maka pada akhirnya 

evaluasi akan dapat mengambil keputusan atau merumuskan kebijakan- 

kebijakan yang akan dipandang perlu sebagai tindak lanjut dari kegiatan 

evaluasi tersebut. 

8. Prinsip-Prinsip Evaluasi 
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Prinsip diperlukan sebagai pemandu dalam kegiatan evaluasi. Oleh 

karena itu evaluasi dapat dikatakan terlaksana dengan baik apabila dalam 

pelaksanaannya senantiasa berpegang pada prinsip-prinsip berikut ini30:  

1) Prinsip Kontinuitas (terus menerus/ berkesinambungan)  

Artinya bahwa evaluasi itu tidak hanya merupakan kegiatan ujian semester 

atau kenaikan saja, tetapi harus dilaksanakan secara. 

2) Prinsip Comprehensive (keseluruhan)  

Seluruh segi kepribadian murid, semua aspek tingkah laku, keterampilan, 

kerajinan adalah bagian-bagian yang ikut ditest, karena itu maka item-item 

test harus disusun sedemikian rupa sesuai dengan aspek tersebut (kognitif, 

afektif, psikomotorik). 

3) Prinsip Objektivitas  

Objektif di sini menyangkut bentuk dan penilaian hasil yaitu bahwa pada 

penilaian hasil tidak boleh memasukkan faktor-faktor subyektif, faktor 

perasaan, faktor hubungan antara pendidik dengan anak didik.  

4) Evaluasi harus menggunakan alat pengukur yang baik  

Evaluasi yang baik tentunya menggunakan alat pengukur yang baik pula, alat 

pengukur yang valid.  

5) Evaluasi harus dilaksanakan dengan sungguh-sungguh  

Kesungguhan itu akan kelihatan dari niat guru, minat yang diberikan dalam 

penyelenggaraan test, bahwa pelaksanaan evaluasi semata-mata untuk 

kemajuan si anak didik, dan juga kesungguhan itu diharapkan dari semua 

pihak yang terlibat dalam kegiatan belajar mengajar itu, bukan sebaliknya. 

                                                             
30 Tayar Yusuf, Jurnalis Etek, Keragaman Teknik Evaluasi dan Metode Penerapan Jiwa 

Agama (Jakarta: IND-HILL-CO,1987), h.69. 
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B. Teknik Evaluasi 

Istilah teknik dapat diartikan sebagai alat. Jadi teknik evaluasi berarti 

alat yang digunakan dalam rangka melakukan kegiatan evaluasi. Berbagai 

macam teknik penilaian dapat dilakukan secara komplementer (saling 

melengkapi) sesuai dengan kompetensi yang dinilai, teknik penilaian yang 

dimaksud antara lain: 

1) Teknik tes  

Tes adalah alat atau prosedur yang dipergunakan dalam rangka 

pengukuran dan penilaian dibidang pendidikan yang berbentuk pemberian 

tugas atau serangkaian tugas baik berupa pertanyaan-pertanyaan atau perintah-

perintah oleh testee sehingga dapat dihasilkan nilai yang melambangkan 

tingkah laku dengan nilai-nilai yang dicapai oleh testee lainnya atau 

dibandingkan dengan nilai standar tertentu.31 

Ditinjau dari segi fungsi yang dimiliki oleh tes sebagai alat pengukur 

perkembangan belajar peserta didik, tes dibedakan menjadi tiga golongan:  

a. Tes diagnostik adalah tes yang digunakan untuk mengetahui kelemahan 

kelemahan peserta didik sehingga berdasarkan kelemahan- kelemahan peserta 

didik tersebut dapat dilakukan pemberian perlakuan yang tepat.32  

b. Tes formatif, adalah tes yang bertujuan untuk mengetahui sudah Sejauh 

manakah peserta didik telah terbentuk sesuai dengan tujuan pengajaran yang 

telah ditentukan setelah mereka mengikuti proses pembelajaran dalam jangka 

                                                             
31 Anas Sudijono, Pengantar Evaluasi Pendidikan, h. 67. 
32 Suharsimi Arikunto, Dasar-Dasar Evaluasi Pendidikan (Jakarta PT. Bumi Aksara, 2002), 

h.34. 
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waktu tertentu. Di sekolah-sekolah tes formatif ini dikenal dengan istilah 

ulangan harian.  

c. Tes sumatif adalah tes hasil belajar yang dilaksanakan setelah sekumpulan 

satuan program pengajaran selesai diberikan, di sekolah tes ini dikenal dengan 

ulangan umum. dimana hasilnya digunakan untuk mengisi nilai raport atau 

mengisi Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) atau Ijazah.33 

Apabila ditinjau dari segi cara mengajukan pertanyaan dan cara 

memberikan jawabannya, tes dapat dibedakan menjadi dua golongan, yaitu, 

tes tertulis dan tes lisan. 

2) Teknik Non  

Tes Dengan teknik non tes, maka penilaian atau evaluasi hasil belajar 

peserta didik dilakukan dengan tanpa menguji peserta didik, melainkan 

dilakukan dengan34:  

a. Skala bertingkat (Rating scale) Skala menggambarkan suatu nilai yang 

berbentuk angka terhadap sesuatu hasil pertimbangan.  

b. Quesioner (Angket) Yaitu sebuah daftar pertanyaan yang harus diisi oleh 

orang yang akan diukur (responden).  

c. Daftar cocok (Check list) Yaitu deretan pernyataan dimana responden yang 

dievaluasi tinggal membubuhkan tanda cocok (√) ditempat yang sudah 

disediakan. 

d. Wawancara (Interview) Suatu metode atau cara yang digunakan untuk 

mendapatkan jawaban dari responden dengan jalan tanya jawab sepihak.  

                                                             
33 Anas Sudijono, Pengantar Evaluasi Pendidikan, h. 71-72. 
34 Suharsimi Arikunto, Dasar-Dasar Evaluasi Pendidikan (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2002), 

h.37. 
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e. Pengamatan (Observation) Suatu teknik yang dilakukan dengan cara 

mengadakan pengamatan secara teliti serta pencatatan secara sistematis.  

f. Riwayat hidup Gambaran tentang keadaan seseorang selama dalam masa 

kehidupannya. 

B. Tinjauan Umum tentang Kemampuan (Kompetensi) dan Urgensinya 

Dalam kamus bahasa Indonesia, kemampuan berasal dari kata “mampu” yang 

berarti kuasa (bisa, sanggup) melakukan sesuatu, sedangkan kemampuan berarti 

kesanggupan, kecakapan, kekuakan (KBBI, 1989). Yang disebut dengan kemampuan 

(ability) adalah kapasitas seorang individu untuk melakukan beragam tugas dalam 

suatu pekerjaan. Kemampuan dapat dihubungkan dalam Taksonomi Bloom. 

Sedangkan Taksonomi menurut kamus bahasa Indonesia adalah klasifikasi bidang 

ilmu kaidah dan prinsip yang meliputi pengklasifikasian objek. Taksonomi ini dibuat 

untuk tujuan pendidikan. 

Guru yang profesional pada intinya adalah guru yang memiliki kompetensi 

dalam melakukan tugas pendidikan dan pengajaran. Kompetensi berasal dari kata 

competency, yang berarti kemampuan atau kecakapan. Menurut kamus bahasa 

indonesia, kompetensi dapat diartikan (kewenangan) kekuasaan untuk menentukan 

atau memutuskan suatu hal.35 Istilah kompetensi sebenarnya memiliki banyak makna 

yang diantaranya adalah sebagai berikut:  

Menurut Usman, kompetensi adalah suatu hal yang menggambarkan 

kualifikasi atau kemampuan seseorang, baik yang kualitatif maupun kuantitatif.36 

Charles E. Johnson dalam Rushyd, mengemukakan bahwa kompetensi merupakan 

                                                             
35 Moch. Uzer Usman, Menjadi Guru Profesional (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya,2005, 

Cet ke 17), h.14. 
36 Kunandar, Guru Profesional: Implementasi Kurikulum Tingkat Satuan Pendidkan Dan 

Sukses Dalam Sertifikasi Guru  (Jakarta: Raja Grafindo persada,2007), h.51. 
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perilaku yang rasional untuk mencapai tujuan yang dipersyaratkan sesuai dengan 

kondisi yang diharapkan.37 Kompetensi merupakan suatu tugas yang memadai atas 

kepemilikan pengetahuan, keterampilan dan kemampuan yang dituntut oleh jabatan 

seseorang.38 Kompetensi juga berarti sebagai pengetahuan, keterampilan dan nilai-

nilai dasar yang direfleksikan dalam kebiasaan berpikir dan bertindak.39 Pengertian 

kompetensi ini, jika digabungkan dengan sebuah profesi yaitu guru atau tenaga 

pengajar, maka kompetensi guru mengandung arti kemampuan seseorang guru dalam 

melaksanakan kewajiban-kewajiban secara bertanggung jawab dan layak atau 

kemampuan dan kewenangan guru dalam melaksanakan profesi keguruannya.40 

Pengertian kompetensi guru adalah seperangkat penguasaan kemampuan yang harus 

ada dalam diri guru agar dapat mewujudkan kinerjanya secara tepat dan efektif.41  

Proses belajar mengajar merupakan suatu proses yang mengandung 

serangkaian perbuatan guru dan peserta didik atas dasar hubungan timbal balik yang 

berlangsung dalam situasi edukatif untuk mencapai tujuan tertentu. Dalam proses 

belajar mengajar tersirat adanya satu kesatuan kegiatan yang tak terpisahkan antara 

peserta didik yang belajar dan guru yang mengajar. Agar proses pembelajaran dapat 

dilaksanakan secara efektif dan efisien, maka guru mempunyai tugas dan peranan 

yang penting dalam mengantarkan peserta didiknya mencapai tujuan yang 

diharapkan. Oleh karena itu, sudah selayaknya guru mempunyai berbagai kompetensi 

yang berkaitan dengan tugas dan tanggung jawabnya. Dengan kompetensi tersebut, 

                                                             
37 Moch. Uzer Usman, Menjadi Guru Profesional, h. 14. 
38 Roestiyah N.K, Masalah-masalah Ilmu Keguruan (Jakarta: Bina Aksara, 1989, Cet ke- 3), 

h.4. 
39 Kunandar, Guru Profesional: Implementasi Kurikulum Tingkat Satuan Pendidkan Dan 

Sukses Dalam Sertifikasi Guru, h. 52. 
40 Moch. Uzer Usman, Menjadi Guru Profesional, h. 14. 
41 Kunandar, Guru Profesional: Implementasi Kurikulum Tingkat Satuan Pendidkan Dan 

Sukses Dalam Sertifikasi Guru, h. 55. 
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maka akan menjadikan guru profesional, baik secara akademis maupun non 

akademis.  

Masalah kompetensi guru merupakan hal urgen yang harus dimiliki oleh 

setiap guru dalam jenjang pendidikan apapun. Guru yang terampil mengajar tentu 

harus pula memiliki pribadi yang baik dan mampu melakukan Social Adjustment 

dalam masyarakat. Kompetensi guru sangat penting dalam rangka penyusunan 

kurikulum. Ini dikarenakan kurikulum pendidikan haruslah disusun berdasarkan 

kompetensi yang dimiliki oleh guru. Tujuan, program pendidikan, sistem 

penyampaian, evaluasi, dan sebagainya, hendaknya direncanakan sedemikian rupa 

agar relevan dengan tuntutan kompetensi guru secara umum. Dengan demikian 

diharapkan guru tersebut mampu menjalankan tugas dan tanggung jawab sebaik 

mungkin.42  

Dalam hubungan dengan kegiatan dan hasil belajar peserta didik, kompetensi 

guru berperan penting. Proses belajar mengajar dan hasil belajar para peserta didik 

bukan saja ditentukan oleh sekolah, pola, struktur dan isi kurikulumnya, akan tetapi 

sebagian besar ditentukan oleh kompetensi guru yang mengajar dan membimbing 

para peserta didik. Guru yang berkompeten akan lebih mampu mengelola kelasnya, 

sehingga belajar para peserta didik berada pada tingkat optimal.43  

Agar tujuan pendidikan tercapai, yang dimulai dengan lingkungan belajar 

yang kondusif dan efektif, maka guru harus melengkapi dan meningkatkan 

kompetensinya Di antara kriteria-kriteria kompetensi guru yang harus dimiliki 

meliputi: 

                                                             
42 Oemar Hamalik, Pendidikan Guru Berdasarkan Pendekatan Kompetensi (Jakarta: Bumi 

Aksara,2006), h.36. 
43 Oemar Hamalik, Pendidikan Guru Berdasarkan Pendekatan Kompetensi, h. 36. 
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a. Kompetensi kognitif, yaitu kompetensi yang berkaitan dengan intelektual. 

b. Kompetensi afektif, yaitu kompetensi atau kemampuan bidang sikap, menghargai 

pekerjaan dan sikap dalam menghargai hal-hal yang berkenaan dengan tugas dan 

profesinya. 

c. Kompetensi psikomotorik, yaitu kemampuan guru dalam berbagai keterampilan 

atau berperilaku.44 

C. Tinjauan Umum tentang Pembelajaran Bahasa Arab 

Pembelajaran menurut Depdiknas (Dinas Pendidikan Nasional) adalah proses 

interaksi antara peserta didik, pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan 

belajar baik lingkungan pendidikan formal maupun nonformal.45 Pembelajaran 

merupakan suatu upaya membelajarkan peserta didik 46 Berdasarkan kedua 

pengertian diatas dapat dipahami bahwa pembelajaran adalah suatu upaya yang 

dilakukan pendidik dalam interaksi belajar bersama peserta didik dengan tujuan untuk 

memberikan suatu pengetahuan secara efektif dan efisien. Melalui pembelajaran 

bahasa Arab mampu menjadi jembatan bagi peserta didik untuk mampu memahami 

materi-materi lain serta mampu untuk menjadi unsur pendukung dalam pembentukan 

hukum Islam dalam pelajaran Fiqih47 Belajar bahasa Arab dapat membantu serta 

meningkatkan pengetahuan atau belajar Islam secara luas tidak hanya sebatas 

kemampuan berbahasa semata. Hal inilah yang mendorong sebuah lembaga untuk 

terus berinovasi dalam upaya meningkatkan serta mencapai tujuan pembelajaran 

                                                             
44 Nana Sudjana, Dasar-Dasar Proses Belajar Mengajar (Bandung: Sinar Baru, 1989), h.18. 
45 Depdinas, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka. 2008) h. 31  
46 Dengeng, I.N.S, Kerangka Perkuliahan dan Bahan Pengajaran (Jakarta: Proyek 

Pengembangan Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan, h..50   
47 Muhammad Yusuf dan Ismail Suardi Wekke” Menelusuri Historisitas Pembentukan 

Hukum Islam Menggagas Yurispudensi Islam Indonesia, dalam Tsaqofah, Volume 8, Nomor.2 

(Gontor Institut Studi Islam Darussalam, Oktober, 2012) Hal.369-392 
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bahasa Arab yang sesuai. Pembelajaran bahasa Arab tidak dapat dilepaskan dari 

keberadaan sosial masyarakat sekitar karena lingkungan sosial memiliki peran untuk 

menjadi landasan serta pertimbangan dalam menyusun sistem pembelajaran yang 

dilaksanakan. Interaksi yang baik antara lembaga dengan masyarakat akan 

membentuk sebuah kerjasama yang baik serta menghindarkan dari adanya pertikaian. 

Interaksi yang baik diantara kedua belah pihak ini akan menjadi bagian yang penting 

disaat proses pembelajaran itu berlangsung karena kondisi psikologis peserta didik 

akan berpengaruh terhadap tumbuh kembang peserta didik. Madrasah merupakan 

institusi yang dekat dengan masyarakat, bahkan tumbuh dan berkembang di 

masyarakat itu sendiri. Sehingga keadaan masyarakat dalam suatu kondisi tertentu 

kemudian dijadikan wahana pengembangan. Salah satu contoh wahana 

pengembangan tersebut adalah adanya sebuah kegiatan rutin masyarakat seperti 

pengajian, dari kegiatan rutin inilah peserta didik dapat dilatih dalam hal public 

speaking agar peserta didik mampu terjun langsung kemasyarakat. 

Metode-Metode Pembelajaran Bahasa Arab Bahasa Arab memiliki beberapa 

metode pembelajaran yang dapat diterapkan antara lain:  

1) Direct Method atau Metode Langsung Dikatakan sebagai metode langsung 

karena dalam proses pembelajarannya guru menggunakan bahasa asing yang 

diajarkan sedang bahasa murid tidak digunakan Kemahiran yang diterapkan dalam 

metode langsung ini adalah kemahiran yang produktif dengan tetap memperhatikan 

tata bahasa Arab yang sesuai nahwu dan shorof. Pengajaran nahwu dan shorof dalam 

metode ini diajarkan dalam bahasa Arab dengan metode Induktif. Metode Induktif 

adalah metode yang didasari dari contoh contoh yang kemudian diambil kesimpulan 

sesuai dengan tingkatan pembelajaran Dalam hal ini guru mengajak langsung para 
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muridnya untuk berkomunikasi dengan bahasa asing yang akan dipelajari dalam hal 

ini adalah bahasa Arab.48 

Karakteristik metode langsung dalam pembelajaran bahasa antara lain: 

1) Tujuan utamanya adalah penguasaan BT (Bahasa Target) secara lisan agar 

mampu berkomunikasi dalam BT  

2) Materi pelajaran berupa buku teks yang berisi daftar kosakata dan 

penggunaannya dalam kalimat. Kosakata tersebut hendaknya nyata ada 

disekitar peserta didik.  

3) Kaidah kaidah bahasa diajarkan secara induktif yaitu melalui contoh contoh 

yang kemudian ditarik kesimpulan  

4) Kata kata konkrit diajarkan dalam bentuk demonstrasi, peragaan benda 

langsung dan gambar, sedang ntuk kata kata yang abstrak melalaui definisi  

5) Kemampuan komunikasi lisan dijarkan secara cepat melalui tanya jawab 

yang dilakukan secara bervariasi  

6) Kemahiran berbicara dan menyimak sama sama diajarkan  

7) Guru dan peserta didik sama sama aktif dalam pemelajaran  

8) Penekanan pada ketepatan pelafalan dan tata bahasa 9) BT hanya digunakan 

sebagai bahasa pengantar 10) Menciptakan lingkungan belajar yang sesuai 

dengan target pembelajaran. 

 

 

 

 

                                                             
48 Muhammad Abu Bakar, Metode Khusus Pembelajaran Bahasa Arab, (Surabaya, Usaha 

Nasional, 2018), hal 32-34   
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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

A. Jenis dan Lokasi Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian 

kualitatif-deskriptif artinya peneliti mencoba untuk memaparkan permasalahan yang 

diteliti dengan menggunakan teori-teori yang ada untuk menganalisa realita 

permasalahan di lapangan agar dapat menjelaskan fenomena- fenomena yang menjadi 

fokus kajian dalam penelitian ini.  

Metode penelitian kualitatif juga merupakan metode penelitian yang lebih 

menekankan pada aspek pemahaman secara mendalam terhadap suatu masalah dari 

pada melihat permasalahan untuk penelitian generalisasi. Metode penelitian ini lebih 

suka menggunakan teknik analisis mendalam (indepth analysis), yaitu mengkaji 

masalah secara kasus perkasus karena metodologi kualitatif yakni bahwa sifat suatu 

masalah satu akan berbeda dengan sifat dari masalah lainnya49. 

2. Lokasi Penelitian 

Penelitian ini akan dilaksanakan di MTs Pondok Pesantren Babussalam DDI 

Kassi Kabupaten Jeneponto. Alasan peneliti memilih lokasi atau wilayah tersebut 

karena peneliti berasal dari wilayah atau daerah tersebut. 

B. Instrumen Penelitian 

Pada bagian ini perlu disebutkan bahwa peneliti bertindak sebagai instrumen 

utama. Instrumen selain peneliti dapat juga digunakan tetapi fungsinya terbatas, 

                                                             
49 Sandu Siyoto, Dasar Metodologi Penelitian (Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015), 

h. 28. 
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hanya sebagai pendukung tugas peneliti sebagai instrumen. Oleh karena itu, 

kehadiran peneliti dilapangan pada penelitian kualitatif mutlak diperlukan. Kehadiran 

peneliti ini harus diluruskan secara eksplisit dalam laporan penelitian. Perlu 

dijelaskan apakah peran peneliti untuk mengetahui Kemampuan guru Bahasa Arab 

dalam melakukan penilaian dalam pembelajaran Bahasa Arab kelas VII MTs Pondok 

Pesantren Babussalam DDI Kassi Kabupaten Jeneponto sebagai partisipasi yang 

penuh. Disamping itu, perlu pula disebutkan apakah kehadiran peneliti diketahui 

statusnya sebagai peneliti oleh infoman.  

C. Metode Pengumpulan Data 

Pengumpulan data adalah prosedur pada sistematik dan standar untuk 

memperoleh data yang diperlukan50. Metode pengumpulan data yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah: 

1. Observasi 

Observasi adalah kegiatan pengumpulan data dengan melakukan pengamatan 

secara langsung terhadap kondisi lingkungan obyek penelitian yang mendukung 

kegiatan penelitian, sehingga didapat gambaran secara jelas tentang kondisi objek 

penelitian tersebut51. 

2. Wawancara 

Wawancara adalah suatu teknik pengumpulan data untuk mendapatkan 

informasi yang digali dari sumber data langsung melalui percakapan atau Tanya 

jawab. Dalam hal ini penulis menggunakan wawancara terstruktur dan tidak 

terstruktur. Untuk wawancara terstruktur penulis menggunakan pedoman wawancara 

                                                             
50 Ahmad Tanzeh, Metodologi Penelitian Praktik (Yogyakarta: Sukses Offset, 2011), h. 83. 
51 Siregar Syofian, Metode Penelitian Kuantitatif Dilengkapi Dengan Perbandingan 

Perhitungan Manual dan SPSS (Jakarta : Prenadamedia Group, 2012), h. 134. 
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sebagai alat untuk mengumpulkan informasi dari para informan untuk mendapatkan 

data yang berkaitan dengan kemampuan guru Bahasa Arab dalam melakukan 

penilaian dalam pembelajaran Bahasa Arab.  

3. Dokumentasi 

Dokumentasi yaitu penulis mengambil sejumlah data yang berhubungan 

dengan masalah penelitian. Penerapan teknik dokumentasi dalam arti luas tidak 

hanya mengumpulkan arsip dan teori yang relevan, tetapi mencakup realitas yang 

dapat diabadikan secara digital. Teknik ini digunakan untuk mengetahui sejumlah 

data yang ada di lapangan yang relevan dengan pembahasan dalam skripsi ini. 

D. Teknik Analisis Data 

Data yang dikumpulkan diolah dengan analisis kualitatif. Proses pengumpulan 

data melalui 3 tahap, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.  

1. Reduksi data, dalam reduksi data yang dilakukan adalah pengumpulan data 

sebanyak mungkin terkait penelitian yang dilaksanakan. Seperti data literature, 

lapangan, dan dokumentasi. 

2. Penyajian data, dalam penyajian data ini penulis menyajikan temuan-temuan, 

kemudian menggambarkan hal-hal penting terhadap masalah yang diteliti, serta 

metode yang digunakan dan pengintegrasiannya dengan teori. 

3. Penarikan kesimpulan, Dari sekian data yang disajikan mulailah menganalisis 

dan menyimpulkan. Data yang awalnya belum jelas, namun kemudian meningkat 

lebih rinci dan mengakar dengan kokoh. Menggabungkan dari beberapa data 

yang ada dan menarik kesimpulan. Kemudian setelah beberapa temuan dan 

kesimpulan yang telah dibuat kita bisa memverifikasi kebena rannya dengan 

kembali di lapangan objek penelitian.  
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BAB IV  

HASIL PENEITIAN 

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian 

1. Sejarah MTs Pondok Pesantren Babussalam DDI Kassi Kabupaten Jeneponto 

DDI berakar dari didirikannya Madrasah Arabiyah Islamiyah 

(MAI) di Mangkoso pada 21 Desember 1938 oleh A.G.H. Abdurrahman Ambo 

Dalle. Sebelumnya, Ambo Dalle bersama A.G.H. Muhammad As'ad al-

Bugisi mendirikan madrasah sejenis di Sengkang pada 1930 yang kini dikenal 

sebagai Pondok Pesantren As'adiyah.[2] Madrasah binaan Ambo Dalle tersebut 

mendapat sambutan luas dari masyarakat Sulawesi Selatan sehingga MAI mulai 

dibuka di beberapa daerah di Sulawesi Selatan.[3] Untuk meningkatkan kinerja MAI-

MAI yang sudah menyebar, para petinggi MAI bersepakat untuk mendirikan 

organisasi yang memayungi madrasah-madrasah tersebut. Beberapa nama untuk 

lembaga baru ini sudah bermunculan, seperti Nashrul Haq dari A.G.H. Muhammad 

Abduh Pabbajah, al-Urwatul Wutsqa dari A.G.H. Muhammad Tahir Usman, 

dan Darud Da'wah wal Irsyad dari A.G.H. Abdurrahman Firdaus yang kemudian 

terpilih sebagai nama organisasi. Musyawarah pembentukan DDI diadakan pada 17 

Februari 1947 di MAI dengan mengundang alim ulama dan guru-guru MAI se-

Sulawesi Selatan. Hasil dari musyawarah tersebut berupa struktur pengurus 

organisasi dengan A.G.H. Abdurrahman Ambo Dalle sebagai ketua umum pertama 

DDI dan A.G.H. Muhammad Daud Ismail sebagai ketua mudanya. Kantor pusat 

pertama DDI berada di Jeneponto sebelum kemudian dipindahkan ke Parepare pada 

1950.  

https://id.wikipedia.org/wiki/DDI_Mangkoso
https://id.wikipedia.org/wiki/DDI_Mangkoso
https://id.wikipedia.org/wiki/Mangkoso,_Soppeng_Riaja,_Barru
https://id.wikipedia.org/wiki/Ambo_Dalle
https://id.wikipedia.org/wiki/Ambo_Dalle
https://id.wikipedia.org/wiki/Muhammad_As%27ad_al-Bugisi
https://id.wikipedia.org/wiki/Muhammad_As%27ad_al-Bugisi
https://id.wikipedia.org/wiki/Sengkang
https://id.wikipedia.org/wiki/Pondok_Pesantren_As%27adiyah
https://id.wikipedia.org/wiki/Darud_Da%27wah_wal_Irsyad#cite_note-2
https://id.wikipedia.org/wiki/Sulawesi_Selatan
https://id.wikipedia.org/wiki/Darud_Da%27wah_wal_Irsyad#cite_note-ddi1-3
https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Muhammad_Abduh_Pabbajah&action=edit&redlink=1
https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Muhammad_Abduh_Pabbajah&action=edit&redlink=1
https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Muhammad_Tahir_Usman&action=edit&redlink=1
https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Abdurrahman_Firdaus&action=edit&redlink=1
https://id.wikipedia.org/wiki/Ambo_Dalle
https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Muhammad_Daud_Ismail&action=edit&redlink=1
https://id.wikipedia.org/wiki/Parepare
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Selama Orde Lama, DDI tak menyatakan afiliasi politik kepada partai 

tertentu. Anggota DDI dibebaskan untuk memilih partai apa pun tanpa membawa 

nama DDI, seperti A.G.H. Abdurrahman Ambo Dalle yang bergabung ke PSII. Pada 

masa Orde Baru, sebagian petinggi DDI masuk ke Golongan Karya atas desakan 

pemerintah pusat. Pada 1993, kantor pusat DDI dipindahkan lagi ke Makassar.  

Setelah A.G.H. Abdurrahman Ambo Dalle wafat pada 1996, jabatan Ketua 

Umum Pengurus Besar Darud Da'wah wal Irsyad (PB DDI) dipegang sementara 

oleh A.G.H. Sanusi Baco sampai pada Muktamar DDI berikutnya pada 1999. Pada 

muktamar tersebut, terjadi ketegangan di antara peserta muktamar tentang komposisi 

baru PB DDI. Pihak yang tidak puas membentuk kepengurusan tandingan dengan 

nama DDI Ambo Dalle (DDI AD). Perselisihan tersebut baru diselesaikan pada 28 

Februari 2015 saat PB DDI dan DDI AD berikrar islah di hadapan A.G.H. Ali 

Yafie.[6] 

dalam pertumbuhannya berbeda dengan kelaziman organisasi yang ada 

secara umum, sebab DDI benar-benar tumbuh dari akar rumput masyarakat yang ada 

dipedesaan, sehingga pedesaan adalah basis terkuat bagi DDI, dan dari desa inilah 

tumbuh berkembang ke kota-kota. Hal ini dapat dilihat di seluruh pelosok pedesaan 

Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Kalimantan Timur, Jambi, 

Riau dan daerah-daerah lainnya. Hal ini disebabkan karena dari awal keberadaannya 

di suatu daerah pada dekade 1947 dan MAI sebelum itu (1938) yang menjadi 

mediator pengembangan terfokus pada pengembangan dakwah, kemudian follow up-

nya mendirikan madrasah yang berlangsung sampai 1998 melalui Muktamar DDI ke-

17 di Makassar dengan secara komprehensip digandengkan dengan pola umum yang 

https://id.wikipedia.org/wiki/Orde_Lama
https://id.wikipedia.org/wiki/PSII
https://id.wikipedia.org/wiki/Orde_Baru
https://id.wikipedia.org/wiki/Golongan_Karya
https://id.wikipedia.org/wiki/Makassar
https://id.wikipedia.org/wiki/Sanusi_Baco
https://id.wikipedia.org/wiki/Ali_Yafie
https://id.wikipedia.org/wiki/Ali_Yafie
https://id.wikipedia.org/wiki/Darud_Da%27wah_wal_Irsyad#cite_note-6
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berlaku yakni pendirian DDI dilakukan pula sesuai struktur sistem pemerintahan 

dengan tidak wajib setelah ada madrasah/sekolah. 

MTs Pondok Pesantren Babussalam DDI Kassi Kabupaten Jeneponto yang 

lahir di Sulawesi Selatan sebagai produk alim ulama terkemuka yang berasal dari 

berbagai daerah di Sulsel, tidak lagi disangsikan keabsahannya sebagai wakil 

daerahnya yang turut merumuskan proses lahirnya DDI, memberikan gambaran 

bahwa rakyat Sulawesi Selatan adalah mayoritas penganut faham Ahlussunnah wal 

Jamaah dan pengaunut faham mazhab Imam Syafi’I yang dikenal sangat akomodatif 

terhadap perkembangan zaman sehingga dikenal dalam bukunyaal-Qul al-

Qadim (perkataan lama) dan al-Qaul al-Jadid (perkataan baru) sehingga mereka lebih 

dikenal sebagai “Islam moderat”, dengan prinsip membangun kebersamaan di atas 

prinsip saling menghargai bukan kebersamaan di atas prinsip harus mengikuti prinsip 

yang kita anut, sebagaimana mereka yang dikenal dengan “Islam radikal”. 

Di Sulawesi Selatan pada saat Kahar Muzakkar memimpin pasukannya 

dalam bergerilya pada mulanya dapat menarik simpatik masyarakat Islam terutama 

para ulama dalam mendukung perjuangannya. Tapi setelah ulama yang tidak sepaham 

dengan faham keagamaan yang dianutnya mulai disingkirkan, maka masyarakat tiadk 

bersimpati lagi padanya. Sehingga dapat dikatakan bahwa salah satu faktor 

kehancuran Kahar Muzakkar karena faham keagamaan yang dianutnya bertentangan 

dengan faham mayoritas Islam di Sulawesi Selatan. 

2. Visi Misi 

a. Visi 

”Unggul dalam Mutu, Berlandaskan Iman dan Taqwa” 

b. Misi 
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”Disiplin dalam  Kerja, Mewujudkan Manajemen Kekeluargaan, Kerjasama, 

Pelayanan Prima dengan Meningkatkan Silaturrahim” 

Di setiap kerja komunitas pendidikan, kami selalu menumbuhkan disiplin 

sesuai aturan bidang kerja masing-masing, saling menghormati dan saling percaya 

dan tetap menjaga hubungan kerja yang harmonis dengan berdasarkan pelayanan 

prima, kerjasama, dan silaturrahmi. Penjabaran misi di atas meliputi: 

1. Menyelenggarakan pembelajaran dan bimbingan secara efektif untuk 

mengoptimalkan potensi dan prestasi akademik peserta didik; 

2. Mendorong dan membantu peserta didik dalam mengenali dirinya dalam upaya 

peningkatan prestasi non akademik yang meliputi prestasi dalam bidang olah 

raga, seni dan keterampilan; 

3. Mengembangkan sikap dan perilaku seluruh warga madrasah sebagai cermin 

luhurnya budi pekerti; 

4. Mengembangkan usaha untuk membudayakan kegiatan dalam rangka 

penciptaan akhlak mulia bagi seluruh warga madrasah; 

5. Penumbuhan, peningkatan, penghayatan dan pengamalan terhadap nilai-nilai 

keimanan dan ketakwaan sesuai dengan ajaran agama; Meningkatkan dan 

mengembangkan kegiatan keagamaan dalam upaya peningkatan iman dan 

taqwa. 
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3. Tujuan 

Tujuan Pendidikan pesantren adalah dalam rangka membina kepribadian 

Islami, yaitu kepribadian yang beriman dan bertaqwa kepada Alloh SWT. Berakhlak 

mulia, bermanfaat dan berkhidmat kepada umat (khadim al-ummah). Pesantren telah 

lama menjadi Lembaga yang memiliki kontribusi penting dalam ikut serta 

mencerdaskan bangsa.  
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B. Kemampuan guru bahasa Arab dalam melakukan penilaian terhadap 

pembelajaran bahasa Arab kelas VII MTs Pondok Pesantren Babussalam DDI 

Kassi Kabupaten Jeneponto 

Mengajar merupakan kegiatan yang di laksanakan guru dalam mentransfer 

atau memberikan pengetahuan dan imformasi kepada peserta didik sesuai dengan 

pedoman dan rambu-rambu yang telah di tentukan. Di dalam kegiatan belajar ini 

tidak lepas dari unsure pendidikan yakni kegiatan guru dalam memberikan contoh 

tuntunan, petunjuk keteladanan yang dapat di terapakan atau di tiru peserta didik 

dalam sikap dan prilaku yang baik (akhlakul karimah) dalam kehidupan sehari-

hari.demikian pula untuk memberikan kemampuan aplikasi (terapan) dalam arti 

pembiasaan suatu perbuatan atau pekerjaan baik gurupun dituntut memberikan latihan 

kepada peserta didik tentang sejumlah keterampilan tertentu,untuk di laksanakan oleh 

peserta didik. Selain hal-hal diatas kompetensi guru juga berkaitan dengan 

kewenangan melaksanakan tugasnya, dalam hal ini dalam menggunakan bidang studi 

sebagai bahan pembelajaran yang berperan sebagai alat pendidikan, dan kompetensi 

pedagogis yang berkaitan dengan fungsi guru dalam memperhatikan perilaku peserta 

didik belajar. 

Sudah dapat dipastikan bahwa setiap pendidik yang melaksanakan 

pembelajaran melakukan penilaian terhadap hasil belajar peserta didiknya. Sebab 

menilai hasil belajar peserta didik menjadi bagian integral dari tugas pendidik. 

Peraturan pemerintah nomor 19 tahun 2005 menyatakan bahwa penilaian pendidikan 

pada jenjang pendidikan dasar dan menengah terdiri atas penilaian hasil belajar oleh 

pendidik, penilaian hasil belajar oleh satuan pendidikan; dan penilaian hasil belajar 

oleh Pemerintah. Oleh karena itu setiap pendidik wajib melakukan penilaian hasil 
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belajar para peserta didik nya. Penilaian yang dilaksanakan oleh pendidik sangat 

bervariasi pelaksanaannya.  

Ada pendidik yang sengaja mempersiapkannya dengan baik ada pula yang 

melaksanakan penilaian itu sekedar memenuhi kelengkapan mengajarnya. Bagi 

pendidik yang profesional yang memandang tugasnya sebagai keahlian khusus yang 

tidak dimiliki oleh profesi lain, hasil penilaian yang dilaksanakan justru menjadi batu 

uji bagi keberhasilan dirinya sebagai pengajar dan pendidik sehingga senantiasa 

dimanfaatkan untuk perbaikan dan penyempuranaan tugas-tugas profesinya. Ia selalu 

berusaha mempersiapkan, melaksanakan, dan mengkaji hasil penilaian dengan 

sebaik-baiknya. Kondisi inilah yang diduga masih belum sepenuhnya dihayati oleh 

para pendidik di sekolah sehingga tidak mengherankan tugas mengajar cenderung 

bersifat rutin. Kaitannya dengan hal di atas bahwa kemampuan guru dalam melalukan 

penilaian belajar bahasa Arab merupakan salah satu hal yang esensial dalam 

mencapai proses belajar mengajar. Oleh karena itu, guru perlu melakukan upaya 

peningkatan minat belajar bahasa Arab peserta didik, antara lain yang perlu dilakukan 

oleh guru adalah: 

1. Memberikan motivasi atau dorongan 

Minat belajar bahasa Arab sangat erat kaitannya dengan intensitas motivasi 

dan dorongan yang didapatkan. Semakin intensif motivasi yang diberikan maka 

semakin tinggi minat belajarnya. Motivasi adalah daya penggerak individu dalam 

melakukan kegiatan untuk mencapai tujuan yang disebabkan oleh Motivasi sebagai 

faktor inner (batin) berfungsi menimbulkan, mendasari, mengarahkan perbuatan 

belajar. Motivasi dapat menentukan baik tidaknya dalam mencapai tujuan sehingga 

semakin besar motivasi nya akan semakin besar kesuksesan yang diraihnya. Motivasi 
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juga dapat dikatakan sebagai serangkaian usaha untuk menyediakan kondisi- kondisi 

tertentu, sehingga seseorang mampu melakukan sesuatu. Motivasi yang utama adalah 

motivasi instrinsik, yaitu motivasi yang bersumber dari dalam diri peserta didik atas 

kegiatan belajar mengajar tanpa ada paksaan dari luar. Yang kedua adalah motivasi 

ekstrinsik ini berasal dari luar diri peserta didik. 

Selanjutnya dalam peranannya sebagai direktur guru senantiasa berusaha 

untuk menimbulkan, memelihara, dan meningkatkan motivasi peserta didik untuk 

belajar. Beberapa penelitian menunjukan bahwa motif berprestasi mempunyai 

korelasi positif dan cukup berarti terhadap pencapaian hasil belajar. Hal ini berarti 

tinggi rendahnya prestasi belajar.  

Peneliti melakukan wawancara kepada Ibu Jumrah M.Ag salah satu Guru 

MTS Pondok Pesantren Babussalam DDI Kassi adapun kutipan wawancaranya yaitu;  

Kemanpuan guru menurut saya yaitu harus mampu berkomunikasi, bergaul 
dengan peserta didik dan juga memahami kemauan peserta didik supaya kita 
sebagai guru bisa menyalurkan materi pembelajaran sesuai apa yang menjadi 
kemampuan peserta didik menangkap dan memahami materi yang diajarkan. 
Kita juga bisa melakukan penilaian tersendiri terhadap perkembangan setiap 
peserta didik52 

Berdasarkan hasil wawancara di atas menggambarkan bahwa kemampuan 

guru dalam belajar bahasa Arab terhadap minat belajar merupakan salah satu hal yang 

esensial dalam mencapai proses belajar mengajar. Oleh karena itu, guru perlu 

melakukan upaya peningkatan minat belajar bahasa Arab terhadap peserta didik. 

 

 

 

                                                             
52 Ibu Jumrah, Guru MTS Pondok Pesantren Babussalam DDI Kassi, Wawancara pada 

tanggal 23 Mei 2023 
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2. Membangun pembelajaran yang menarik 

Menjadikan pembelajaran yang menarik dapat membantu merangsang otak 

dan meningkatkan daya ingat serta konsentrasi. Dalam artikel ini, telah dibahas 

beberapa tips dan trik tentang cara pembelajaran seperti apa yang menarik. 

Menggunakan metode pembelajaran yang berbeda, menjadikan pembelajaran 

menyenangkan, penggunaan teknologi dan media sosial, memberikan umpan balik 

yang positif, dan memberikan waktu yang cukup adalah beberapa cara yang dapat 

membantu membuat pembelajaran menjadi lebih menarik dan efektif. 

9. Menyenangkan 

Pembelajaran yang menarik haruslah menyenangkan bagi siswa. Cara 

menyenangkan ini dapat dilakukan dengan memberikan pengalaman belajar 

yang berbeda dari biasanya, seperti melakukan diskusi kelompok, permainan 

edukatif, atau menonton video pendek yang menarik. 

10. Relevan dengan Kehidupan Siswa 

Pembelajaran yang menarik juga haruslah relevan dengan kehidupan siswa. 

Guru harus dapat menghubungkan materi yang diajarkan dengan kehidupan 

sehari-hari siswa. Contohnya, ketika mengajarkan matematika, guru dapat 

memberikan contoh penggunaan matematika dalam kehidupan sehari-hari 

seperti dalam menghitung harga barang di toko atau dalam mengatur 

keuangan pribadi. 

11. Interaktif 

Pembelajaran yang menarik juga haruslah interaktif. Siswa harus aktif terlibat 

dalam pembelajaran dan diberikan kesempatan untuk berpartisipasi. Hal ini 
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dapat dilakukan dengan memberikan kesempatan untuk bertanya, diskusi, atau 

membuat presentasi. 

12. Visual 

Untuk membuat pembelajaran yang menarik, guru dapat menggunakan media 

visual seperti gambar, video, atau presentasi. Hal ini dapat membantu siswa 

untuk lebih mudah memahami dan mengingat materi yang diajarkan. 

Interaksi belajar mengajar, dengan upaya seperti inilah peserta didik timbul 

rasa ingin tahu terhadap apa yang materi yang disampaikan guru dan timbul minat 

untuk mempelajarinya. Untuk mewujudkan pembelajaran yang menarik sekaligus 

efektif dan efisien dan memberikan tujuan dan arah yang jelas terhadap proses 

pembelajaran, wiliam watson purkey dalam menyarankan empat hal harus ada dan 

dipenuhi dalam setiap proses pembelajaran, Pembelajan yang menarik juga dapat 

diperoleh melalui pengalaman yang menyenangkan peserta didik. Melalui 

pengalaman inilah , peserta didik mendapat banyak pelajaran akan kehidupan. 

Peneliti melakukan wawancara kepada Ibu Ariani M.Ag salah satu Guru MTS 

Pondok Pesantren Babussalam DDI Kassi adapun kutipan wawancaranya yaitu;  

 

Sudah beberapa tahun saya mengabdi di sekolah ini, saya pernah mendapat 

seorang peserta didik mengalami kesulitan belajar, dan ketika itu posisi saya 

sebagai guru bidang studi aqidah akhlak, saya melakukan berbagai upaya 

untuk mengetahui faktor penyebab anak itu, saya melakukan pendekatan 

emosional dengan cara mengenali latar belakang si anak, setelah diteliti dan 

terus meneliti bahwa ternyata yang menjadi faktor utamanya adalah 

lingkungan sekitar, karna yang ada dalam pikiran sianak itu hanyalah bermain 

atau sesuatu yang bersifat menyenangkan. Maka dari itu saya menrancang 

pembelajaran yang menarik,supaya peserta didik fokus terhadap materi yang 

diajarkan seakan-akan mereka merasa bahwa ini sesuatu yang baru. Salah satu 

cara yang saya lakukan waktu itu dengan cara, menyuruh beberapa peserta 

didik untuk duduk berjejer memakai kursi dengan membuat lorong/jalan di 



46 
 

 
 

ditengah kursi yang berjejer tersebut, dan memanggil satu persatu peserta 

didik untuk berjalan ditengah kursi itu seakan-akan yang duduk dikursi 

tersebut orang yang lebih tua darinya, mereka disuruh mengucapkan salam, 

terus berjalan sambil mengulurkan tangan dengan kepala menunduk. hal yang 

dilakukan tersebut yaitu memberi contoh kepada peserta didik bagaimana kita 

menanamkan kahlak yang mulia terhadap orang yang lebih tua dari kita.53 

 

Berdasarkan hasil wawancara di atas menggambarkan bahwa ada beberapa 

peserta didik yang mengalami kesulitan dalam belajar beberapa faktor yang 

mempengaruhi dalam lingkungan sekitar serta kurangnya pembelajaran yang baru 

sehingga peserta didik merasa bosan hal ini guru dapat mengembangkan materi-

materi yang menarik sehingga memberikan perhatian pada perkembangan peserta 

didik. 

3. Membangun daya ingat peserta didik  

Setelah guru menyalurkan materi pelajaran ada kalanya seorang 

guru harus membuat peserta didik teringat terus terhadap materi yang telah diajarkan 

dengan cara, memberikan umpan balik pertanyaan terkait materi yang diajarkan 

maupun hal-hal lain yang dapat memancing ingatan peserta didik. Maka dari itu 

untuk memudahkan pemahaman tentang pendayagunaan daya ingat, guru perlu 

mengetahui cara kerjannya. Cara kerja daya ingat mirip dengan cara kerja perekam. 

Dia mengibaratkan daya ingat sebagai tape recorder. Tombol “play” diwakili indera 

(peraba, perasa, pembau, penglihat, pendengar). Tombol perekam diwakili benak 

(pemusatan pikiran).putar ulang diwakili kemauan, dan listrik diwakili energi 

lingkungan. 

                                                             
53 Ibu Ariani, Guru MTS Pondok Pesantren Babussalam DDI Kassi, Wawancara pada tanggal 

26 Mei 2023 
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Peneliti melakukan wawancara kepada Ibu Jumrah M.Ag salah satu Guru 

MTS Pondok Pesantren Babussalam DDI Kassi adapun kutipan wawancaranya yaitu;  

bahwa membangun daya ingat peserta didik itu merupakan kewajiban setiap 

guru terutama guru bahasa asing, seperti saya sebagai guru bahasa arab, setiap 

saya mengajar kemampuan itu sering saya lakukan ketika selesai 

menyampaikan materi, dan pada saat awal pertemuan pekan selanjutnya, saya 

kembali menanyakan materi yang telah di ajarkan sebelumnya istilahnya 

mereviuw kembali, guna membantu peserta didik mengingat kembali materi 

yang telah di ajarkan supaya terciptanya proses pembelajaran yang efektif54 

 

Peneliti Kembali melakukan wawancara kepada Ibu Rahma, S.Pd.I salah 

satu Guru MTS Pondok Pesantren Babussalam DDI Kassi adapun kutipan 

wawancaranya yaitu; 

 

”Dalam membangun daya ingat peserta didik kami melakukan beberapa 

strategi yaitu: 1) Memotivasi anak untuk mengingat materi menggunakan 

pemahaman, bukan dengan menghafal. Informasi yang diterima oleh anak-

anak akan diingat lebih baik dalam jangka panjang apabila informasi itu 

dipahami daripada hanya berlatih dan menghafalnya. 2) Membantu anak 

mengatur apa yang mereka masukkan ke dalam memori. Informasi dapat 

diingat lebih baik apabila mereka menyusunnya secara hierarki. Berikan anak 

latihan untuk menyusun dan mengerjakan materi yang membutuhkan 

penataan. 3)  Ajarkan strategi mnemonik. Salah satu strategi mnemonic adalah 

rima, yaitu aturan ejaan seperti lagu alfabet. 4) Berikan tes latihan pada anak 

dan dorong mereka untuk menguji dirinya sendiri. Pengujian dapat dilakukan 

dengan meminta anak memberikan pertanyaan pada diri sendiri mengenai 

pelajaran untuk melihat apakah mereka mampu menjawabnya.  Pemahaman 

yang kurang baik bisa jadi karena proses belajar dan metode yang kurang 

tepat. Untuk itu orang tua memiliki peran yang penting serta bisa turut 

membantu anak dalam meningkatkan daya ingat yang dimiliki agar 

kemampuannya menerima informasi baru dapat meningkat dengan baik. 

Setelah membaca strategi ini, yuk bantu anak dalam aktivitas belajar agar 

                                                             
54 Ibu Jumrah, Guru MTS Pondok Pesantren Babussalam DDI Kassi, Wawancara pada 

tanggal 23 Mei 2023 
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kemampuan daya ingat mereka dapat meningkat dan pembelajaran menjadi 

lebih efektif.”55 

 

 

Berdasarkan hasil wawancara di atas menggambarkan bahwa sangat penting 

membangun daya ingat peserta didik terhadap materi yang di sampaikan oleh setiap 

guru serta melakukan menanyakan materi yang lalu hal ini di lakukan agar peserta 

didik mampu memberikan daya ingat yang kuat agar materi yang di sampaikan 

terekam di daya ingat dengan baik. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
55 Ibu Rahma, Guru Bahasa Arah MTS Pondok Pesantren Babussalam DDI Kassi, 

Wawancara pada tanggal 28 Mei 2023 
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C. Faktor pendukung dan penghambat yang mempengaruhi kemampuan guru 

bahasa Arab dalam melakukan penilaian terhadap pembelajaran bahasa Arab 

kelas VII MTs Pondok Pesantren Babussalam DDI Kassi Kabupaten Jeneponto 

 

Selama proses pembelajaran berlangsung tentunya guru bahasa arab banyak 

mengalami kendala ataupun yang mendukung proses pembelajaran. Hal inilah yang 

selalu dialami setiap guru ketika proses pembelajaran. Adanya faktor pendukung dan 

penghambat sangat mempengaruhi jalannya proses pembelajaran. 

Dalam melaksanakan pembelajaran perlu diketahui dan diperhatikan adanya 

faktor yang ikut menentukan berhasil atau tidaknya pemebelajaran tersebut. Begitu 

juga hanya melihat fenomena yang ada, upaya guru Bahasa dapat mempengaruhui 

kemampuan guru dalam melakukan penilaian terhadap peserta didiknya terhadap 

perkaembangan pembelajaran Bahasa arab juga di pengaruhi oleh beberapa faktor-

faktor pendukung dan penghambat di dalam pelaksanaannya. Penerapan pengaruh 

faktor guru bahasa arab terhadap kamampuan motivasi belajar peserta didik 

merupakan dua hal yang tidak bisa dipisahkan antara satu dengan yang lainya. 

Dimana kemampuan guru demi mencapai tujuan pembelajaran dan juga prestasi 

peserta didik akan didorong oleh motivasi belajar peserta didik yang diterapkan oleh 

seorang guru bahasa arab. 

1. Faktor Pendukung  

a. Semangat guru dalam mengembangkan Bahasa Arab 
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Sikap guru yang tampil hangat, energik, penuh percaya diri, tidak 

membosankan, dengan wajah yang menyenangkan menjadi penting untuk 

diperhatikan selain juga masalah pembawaan diri. Seperti Memberi motivasi, 

mendorong peserta didik untuk belajar dan membimbing mereka supaya lebih maju.  

Dalam proses pembelajaran guru juga dinilai cukup kreatif karena beliau 

sering bertukar pikiran mengenai masalah yang berkaitan dengan problem siswa dan 

pelajaran Bahasa arab. Guru Bahasa arab dinilai mempunyai pengalaman yang 

banyak mengenai pembelajaran Bahasa arab baik dalam hal penggunaan metode dan 

strategi atau masalah yang berkaitan dengan siswa itu sendiri. Dan hasilnya guru 

Bahasa arab dianggap terbiasa mengembangkan kreativitas-kreativitas yang beliau 

miliki karena guru tersebut sudah lama mengajar di MTs jadi sudah tahu kondisi dan 

cara mengatasi siswa itu seperti apa. 

Selama proses pembelajaran berlangsung tentunya guru bahasa arab banyak 

mengalami kendala ataupun yang mendukung proses pembelajaran. Hal inilah yang 

selalu dialami setiap guru ketika proses pembelajaran. Adanya faktor pendukung dan 

penghambat sangat mempengaruhi jalannya proses pembelajaran. adanya solusi 

proses pemebelajaran bahasa Arab Pondok Pesantren Babussalam DDI Kassi 

Kabupaten Jeneponto dapat berjalan dengan baik. 

Peneliti melakukan wawancara kepada Ibu Jumrah M.Ag salah satu Guru 

MTS Pondok Pesantren Babussalam DDI Kassi adapun kutipan wawancaranya yaitu;  

 

“Salah satu Faktor pendukung dalam meningkatkan penilaian Bahasa arab 

Pondok Pesantren Babussalam DDI Kassi Kabupaten Jeneponto yaitu 

semangat guru dalam mengajar bahasa Arab dengan sikap keterbukaan 

terhadap penyampaian materi. Dalam penyampaian materi guru tidak 

menyembunyikan ilmunya. dan tersedianya sumber belajar yang dapat 
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mendukung lancarnya kegiatan pembelajaran seperti kamus Bahasa Arab dan 

buku paket Bahasa Arab” 

 

Sebagaimana yang diungkapkan oleh ibu Rahma M S.Pd.I guru Bahasa Arab 

bahwa: 

kurangnya minat peserta didik terhadap pembalajaran bahasa Arab kemudian 

Ada beberapa peserta didik yang masih kurang dalam membaca teks Arab dan 

Al-quran. Ini disebabkan kebiasaan peserta didik yang tidak belajar membaca 

dengan sungguh-sungguh. Kemudian latar belakang peserta didik yang 

berbeda-beda. Perbedaan latar belakang peserta didik menyebabkan tingkat 

kecerdasaan peserta didik berbeda-beda. Dalam hal ini kemampuan peserta 

didik dalam membaca teks arab ada yang langsung bisa membaca dengan 

benar ada juga yang kurang lancar dalam membaca teks Arab karena beberapa 

peserta didik yang cenderung malas untuk memperhatikan pembelajran ketika 

berlangsung kemudian tenaga pengajar bahasa Arab yang masih sangat 

minim56 

Berdasarkan Dari hasil wawancara diatas bahwa salah satu dari faktor 

pendukung dalam meningkatkan MTS Pondok Pesantren Babussalam DDI Kassi  

yaitu semangat guru dalam penyampaian materi dan tersedianya sumber belajar yang 

mendukung. Sedangkan faktor penghambat dalam meningkatkan MTS 

Pondok Pesantren Babussalam DDI Kassi peserta didik yaitu ada beberapa peserta 

didik yang kurang dalam membaca teks Arab dan perbedaan latar belakang peserta 

didik menyebabkan tingkat kecerdasaan peserta didik berbeda-beda.  

b. Tersedianya sumber belajar sarana prasarana 

Seperti diketahui bahwa Sarana prasarana pendidikan menurut pasal 42-48 

meliputi: (1) sarana pendidikan, yaitu perabot, peralatan pendidikan, media 

pendidikan, buku dan sumber belajar, bahan habis pakai; (2) prasarana meliputi: 

lahan, ruang kelas, ruang pimpinan, ruang pendidik, ruang tata usaha, ruang 

                                                             
56 Ibu Rahma, Guru Bahasa Arah MTS Pondok Pesantren Babussalam DDI Kassi, 

Wawancara pada tanggal 28 Mei 2023 
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perpustakaan, ruang laboratorium, ruang bengkel kerja, ruang unit produksi, ruang 

kantin, instalasi daya listrik, ruang olah raga, tempat ibadah, tempat bermain, tempat 

rekreasi; (3) keragaman jenis dan jumlah peralatan laboratorium, (4) jenis dan jumlah 

buku perpustakaan, (5) jumlah buku teks, (6) rasio ruang kelas per- mahasiswa, (7) 

rasio luas bangunan setiap mahasiswa, (8) rasio luas lahan setiap mahasiswa, (9) luas 

dan letak lahan, (10) akses khusus ke sarana dan prasarana untuk mahasiswa yang 

berkebutuhan khusus, dan pemeliharaan. 

Antusiasme peserta didik merupakan faktor pendukung dalam proses belajar 

mengajar. Menurut pengamatan yang peneliti lakukan antusiasme peserta didik dalam 

mengikuti proses pembelajaran cukup tinggi. Hal tersebut dibuktikan dengan 

keaktifan siswa dan semangat yang tinggi. Hal tersebut dibuktikan dengan keaktifan 

siswa dan semangat yang tinggi. Selain itu motivasi siswa serta kemauan guru dalam 

belajar bahasa Arab juga cukup tinggi. 

Dalam lingkungan pondok pesantren peserta didik diharuskan untuk belajar, 

dan bagi mereka tidak ada waktu tanpa belajar.Peserta didik dalam ruang lingkup 

pesantren diharuskan untuk belajar bahasa Arab dan juga bahasa inggris, karna 

bahasa-bahasa itu merupakan bahasa komunikasi mereka dalam pesantren. Berawal 

dari situlah mereka mampu mengetahui sesuatu yang belum pernah diketahui 

sebelumnya dan itulah yang menjadi tolak ukur bagi sekolah-sekolah lain maupun 

masyarakat sosial dalam hal menimba ilmu. 

Dalam hal ini penilaian guru terhadap peserta didiknya dalam pembelajaran 

Bahasa Arab harus bekerja semaksimal mungkin untuk peserta didiknya yang masih 

menjadikan kebiasaan dalam membaca Bahasa Arab dengan melihat tesk.  
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Peneliti melakukan wawancara kepada Ibu Jumrah M.Ag salah satu Guru 

MTS Pondok Pesantren Babussalam DDI Kassi adapun kutipan wawancaranya yaitu;  

 

“Penilaian kami setiap guru berbeda-beda terhadap peserta didik kami jadi 

solusi yang saya berikan kepada peserta didik yang belum mampu atau yang 

belum lancar dalam membaca teks bahasa Arab yaitu dengan cara dibimbing 

khusus untuk membaca teks bahasa Arab di luar jam pelajaran agar peserta 

didik juga lebih fokus untuk belajar57 

 

Sebagaimana di ungkapkan kembali oleh Ibu Rahma S.Pd.I dalam 

wawancaranya yaitu: 

 

  Disamping belajar juga ada penguatan setelah pembelajaran jadi patut di 

ingat bahwa MTS Pondok Pesantren Babussalam DDI Kassi bukan hanya 

setelah belajar di sekolah, kembali ke rumah tidak. Jadi disini berkelanjutan 

sore ada penguatan jadi boleh jadi tidak berkaitan dengan apa yang 

mendukung karena materi dasar. Jadi saya kira di madrasah ini yang 

harusnya menjadi inti menurut saya hanya suplemen jadi bukan ekstranya 

yang menjadi suplemen karena disitu lebih banyak waktu yang di gunakan 

kemudian kajian materinya lebih jauh terfokus pada kaitan penguatan bahasa 

seperti itu58 

 Berdasarkan hasil wawancara di atas menggambarkan bahwa kemampuan 

guru dalam penilaian peserta didik terhadap pembelajaran Bahasa Arab mengatakan 

bahwa disamping belajar di madrasah ada juga penguatan setelah pembelajaran di 

madrasah jadi itulah faktor pendukungnya jadi pembelajaran MTS Pondok Pesantren 

Babussalam DDI Kassi bukan hanya pembelajaran madrasah atau sekolah tapi juga 

setelah pembelajaran. 

                                                             
57 Ibu Jumrah, Guru MTS Pondok Pesantren Babussalam DDI Kassi, Wawancara pada 

tanggal 23 Mei 2023 
58 Ibu Rahma, Guru Bahasa Arah MTS Pondok Pesantren Babussalam DDI Kassi, 

Wawancara pada tanggal 28 Mei 2023 
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Peneliti melakukan wawancara kepada Ibu Jumrah M.Ag salah satu Guru 

MTS Pondok Pesantren Babussalam DDI Kassi adapun kutipan wawancaranya yaitu;  

 

Dalam kemampuan pengaruh guru bahasa arab terhadap belajar bahasa arab 

adalah sangatlah berpengaruh, alasanya karena ketika seorang guru tidak 

memiliki kemampuan dalam meningkatkan pembelajaran terhadap peserta 

didiknya bagaimana caranya guru tersebut memberikan ilmu yang berkualitas 

terhadap peserta didiknya dan bagaimana caranya seorang guru mengetahui 

kualitas peserta didik sedangkan gurunya tidak berkompeten apalagi bahasa 

arab adalah bahasa asing,sedangkan peserta didik sangat membutuhkan 

motivasi dari seorang guru59 

 

Berdasarkan hasil wawancara di atas menggambarkan bahwa dengan seorang 

guru Bahasa Arab di atas bahwa kemampuan guru bahasa arab terhadap 

meningkatkan motivasi belajar bahasa arab sangat berpengaruh bagi peserta didik 

ketika seorang guru tidak berkompetensi apa lagi bahasa arab adalah bahasa asing 

jadi betul-betul membutuhkan guru yang berkompetensi dan guru yang selalu 

memberikan motivasi terhadap peserta didiknya. 

2. Faktor Penghambat 

a. Kurangnya minat peserta didik dalam belajar Bahasa Arab 

Bahasa Arab merupakan suatu pelajaran yang jarang diminati oleh pelajar 

Indonesia. Utamanya pelajar yang tidak menempuh pendidikan di pondok pesantren. 

Hampir di seluruh jenjang pendidikan tidak menyukai pelajaran bahasa arab. Keluhan 

yang menjadi sebab ke tidak sukaan terhadap pelajaran bahasa arab salah satu 

alasannya yaitu bahasa arab adalah pelajaran yang sulit. Sehingga beberapa pengajar 

                                                             
59 Ibu Jumrah, Guru MTS Pondok Pesantren Babussalam DDI Kassi, Wawancara pada 

tanggal 23 Mei 2023 
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mata pelajaran bahasa arab memiliki masalah dalam mencapai ketuntasan 

pembelajaran Bahasa arab. 

Kesulitan belajar bukan merupakan hal yang baru lagi, khususnya bagi peserta 

didik. Salah satu ciri yang sangat menonjol pada anak yang memiliki kesulitan belajar 

adalah tingkat kemampuan dalam memahami pelajaran, tidak adanya semangat 

belajar, menurunnya kinerja akademik atau prestasi belajar yang dimiliki. Namun, 

kesulitan belajar juga dapat dibuktikan dengan munculnya kelainan perilaku peserta 

didik pada saat berlangsungnya proses belajar mengajar dikelas. 

Peneliti melakukan wawancara kepada Ibu Jumrah M.Ag salah satu Guru 

MTS Pondok Pesantren Babussalam DDI Kassi adapun kutipan wawancaranya yaitu 

 

Dalam menyampaikan materi kepada peserta didik dalam proses belajar 

mengajar akan lebih mudah dalam melaksanakan jika dengan menggunakan 

perpaduan metode. Karena meskipun bagaimana sulitnya sebuah materi untuk 

dipahami oleh peserta didik, jika metodenya bagus maka otomatis peserta 

didik akan lebih mudah memahaminya kita akan berusaha agar motivasi 

peserta didik bisa memahami dengan baik60 

 

Berdasarkan hasil wawancara di atas menggambarkan bahwa kurangnya 

minat peserta didik dalam belajar Bahasa Arab memiliki kesulitan dalam menangkap 

ilmu yang di berikan apa lagi peserta didik yang masih duduk di bangku sekolah 

dasar hal ini juga tidak menjadi alasan guru untuk tidak memberikan yang terbaik 

terhadap perkembangan peserta didiknya. 

b. Kurangnya media sarana prasarana pembelajaran 

                                                             
60 Ibu Jumrah, Guru MTS Pondok Pesantren Babussalam DDI Kassi, Wawancara pada 

tanggal 23 Mei 2023 



56 
 

 
 

Sarana dan prasarana sekolah yang tidak memadai akan menyebabkan 

masalah kurangnya Pendidikan. Masalah ini akan mempengaruhi kinerja siswa 

akibatnya, munculnya hambatan dalam proses pembelajaran dan Pendidikan, dan 

siswa itu tidak merasa nyaman. Salah satu faktor yang mempengaruhi masalah 

Pendidikan ini adalah kurangnya koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah.  

Proses pengawasan dan pengendalian Pendidikan oleh pemerintah pusat 

mungkin tidak sempurna atau tidak menjangkau ke daerah-daerah pedalaman. Sarana 

dan prasarana sekolah yang tidak memadai akan menyebabkan masalah kurangnya 

Pendidikan. Masalah ini akan mempengaruhi kinerja siswa akibatnya, munculnya 

hambatan dalam proses pembelajaran dan Pendidikan, dan siswa itu tidak merasa 

nyaman. Terlepas dari permasalahan di atas, belum optimalnya pelaksanaan 

Pendidikan menjadi permasalahan utama yang perlu diselesaikan. Jika pemerintah 

daerah mau koordinasi dengan pemerintah pusat, keterhambatan sarana dan prasarana 

di daerah terpencil akan ter atasi. 

Minimnya Fasilitas sarana dan prasarana sekolah itu tidak hanya terjadi di 

daerah terpencil saja, namun juga didaerah yang berdekatan dengan kota besar. Oleh 

karena itu, kondisi ini memerlukan perhatian lebih dari pemerintah. Sarana dan 

prasarana yang baik memang memberikan kontribusi terhadap keberhasilan mutu atau 

sebuah akan kualitasnya Pendidikan. Karena semakin lengkap dan optimal 

pelaksanaannya, sarana dan prasanana suatu sekolah tentunya semakin 

mempermudah siswa dan guru untuk mencapai target atau keinginannya secara 

bersama-sama. Namun harus dingat bahwa sarana dan prasarana yang baik harus 

dibarengi dengan sumber daya manusia yang baik, karena sarana dan prasana yang 

lengkap tidak akan bermanfaat apabila guru tidak siap atau tidak mampu 
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mengoperasikan secara optimal. Adanya sarana dan prasarana yang baik menunjukan 

sebuah kemitraan yang serasi antara sekolah dan orang tua karena tanpa dukungan 

orang tua sarana dan prasarana tidak akan berjalan bahkan tidak terpenuhi dengan 

baik. 

 Kurangnya sarana atau media yang lengkap yang dapat digunakan dalam 

pembelajaran bahasa Arab. Sehingga peserta didik tidak bisa lebih mudah untuk 

menerima materi yang diberikan oleh guru.  

Peneliti melakukan wawancara kepada Ibu Rahma, S.Pd.I salah satu Guru 

MTS Pondok Pesantren Babussalam DDI Kassi adapun kutipan wawancaranya yaitu; 

 

MTS Pondok Pesantren Babussalam DDI Kassi ini masih kurang media atau 

sarana yang dapat kami pakai dalam proses pembelajaran, khususnya pada 

pembelajaran bahasa Arab, jadi ketika saya ngajar agak sulit dalam proses 

pembejaran bahasa Arab itu sendiri61 

 

Sebagaimana di ungkapkan kembali oleh Ibu Jumrah M.Ag dalam 

wawancaranya yaitu: 

“Minimnya sarana dan prasarana ini membuat pembelajaran di sekolah 

berjalan kurang optimal dan tidak mengarah pada tujuan yang diinginkan. 

Untuk itu perlu adanya tindak lanjut dari pemerintah, sekolah, lembaga 

pendidikan, maupun orangtua peserta didik. Khususnya di MTS 

Pondok Pesantren Babussalam DDI Kassi”62 

Berdasarkan hasil wawancara di atas menggambarkan bahwa Dalam 

menentukan media yang akan dipakai, seorang pendidik kurang memperhatikan 

pribadi peserta didiknya yang meliputi bakat, perkembangan dan sebagainya. Jadi 

                                                             
61 Ibu Rahma, Guru Bahasa Arah MTS Pondok Pesantren Babussalam DDI Kassi, 

Wawancara pada tanggal 28 Mei 2023 
62 Ibu Jumrah, Guru MTS Pondok Pesantren Babussalam DDI Kassi, Wawancara pada 

tanggal 23 Mei 2023 
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ketika guru mengajar bahasa Arab, tidak bisa diterima dengan baik oleh peserta didik. 

Contohnya, pada waktu pendidik menerangkan pelajaran, pendidik tidak 

menghubungkan materi tersebut dengan hal-hal yang disukai oleh anak-anak tersebut. 

 

c. Kurangnya pendekatan pada peserta didik  

Pendekatan pembelajaran adalah ide atau prinsip cara memandang dalam 

menentukan kegiatan pembelajaran. Kurangnya pendekatan yang di lakukan sehingga 

guru tidak memegang kontrol selama proses pembelajaran dalam aspek organisasi, 

materi, dan waktu. Guru bertindak sebagai pakar yang mengutarakan pengalamannya 

sehingga dapat menstimulus perkembangan siswa. 

Dalam Pembelajaran menekankan transfer informasi oleh guru kepada siswa 

berupa pemaparan abstraksi, definisi dan penjelasan istilah-istilah. Serta Dilandasi 

suatu pemikiran bahwa proses pembelajaran akan berjalan dengan baik jika siswa 

telah mengetahui wilayah persoalan dan konsep dasarnya. Menjelaskan hal-hal yang 

bersifat umum ke yang bersifat khusus yaitu guru memberikan materi dan kemudian 

memberikan contoh-contoh khususnya. Lebih menekankan ingatan siswa dan siswa 

bersifat pasif dalam kegiatan pembelajaran. Guru berperan banyak dalam kegiatan 

pembelajaran. 

Pendekatan pembelajaran bahasa Arab di MTS Pondok Pesantren 

Babussalam DDI Kassi ini cenderung masih kurang baik, yang akibatnya adalah 

muncul perlakuan yang kurang disenangi oleh anak didiknya dalam proses 

pembelajaran bahasa Arab. Kecenderungan pendekatan pembelajaran tersebut dalam 

pelaksanaan pembelajaran ini lebih dikarenakan kurangnya perhatian dari seorang 

pendidik terhadap anak didik. Karena jika seorang pendidik mau memperhatikan dan 
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melakukan proses belajar mengajar dengan baik serta bisa membawa suasana kelas 

yang menyenangkan, maka peserta didik akan mau mengikuti apa yang disuruh oleh 

pendidik dengan tanpa paksaan. 

Peneliti melakukan wawancara kepada Ibu Jumrah M.Ag salah satu Guru 

MTS Pondok Pesantren Babussalam DDI Kassi adapun kutipan wawancaranya yaitu 

 

“Beberapa guru melakukan yang terbaik kepada peserta didiknya memberikan 

sumbangsi dan ilmu pendekatan yang dilakukan berbeda-beda sesuai dengan 

karakter anak yang berbeda terkadang anak-anak hanya tau kebanyakan 

bermain pada waktu pembelajaran berlangsung terkadang ada beberpa peserta 

didik yang mengatakan Saya tidak terlalu suka pelajaran bahasa Arab kak, 

karena belajar bahasa Arab itu susah, apalagi membaca dan mengartikan, 

kurang ada main-mainnya63 

 

Sebagaimana di ungkapkan kembali oleh Ibu Jumrah M.Ag dalam 

wawancaranya yaitu: 

“ kalau kurangnya pendekatan guru berarti minat dari keinginan untuk belajar 

bahasa Arab muncul dari kesadaran diri sendiri tanpa paksaan dari pihak 

manapun menunjukkan bahwa minat belajar bahasa Arab peserta didik pada 

MTS Pondok Pesantren Babussalam DDI Kassi sebenarnya telah ada tapi 

masih belum bersumber dari suatu pandangan bahwa bahasa Arab adalah 

sebuah kebutuhan. Bahasa Arab sebagai obyek yang diminati memiliki 

struktur yang mudah dipahami justru berbanding terbalik dengan realitas di 

lapangan di mana bahasa Arab justru dikatakan sebagai bahasa yang sulit, 

guru mengarahkan kegiatan pembelajaran dengan media dan bahan ajar 

mengajar yang bervariasi mengisyaratkan bahwa variasi media dan bahan ajar 

merupakan salah satu faktor penentu dalam meningkatkan minat belajar 

bahasa Arab peserta didik, dan indikator minat terhadap bahasa Arab yaitu 

selain belajar di sekolah menunjukkan bahwa minat belajar bahasa Arab 

peserta didik pada MTS Pondok Pesantren Babussalam DDI Kassi masih 

rendah sehingga untuk belajar di sekolah saja masih susah apalagi kalau mau 

                                                             
63 Ibu Jumrah, Guru MTS Pondok Pesantren Babussalam DDI Kassi, Wawancara pada 

tanggal 23 Mei 2023 
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mengambil jam tambahan di luar sekolah kurangnya kreatifitas pada guru juga 

kurang sehingga berpengaruh tingkat belajar pada peserta kurang” 64 

 

Berdasarkan hasil wawancara di atas menggambarkan bahwa pendekatan 

yang dilakukan guru terkadang membuat peserta didik merasa bosan dan tidak 

memiliki minat dalam belajar serta guru yang serius dalam memberikan materi. 

                                                             
64 Ibu Jumrah, Guru MTS Pondok Pesantren Babussalam DDI Kassi, Wawancara pada 

tanggal 23 Mei 2023 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian diatas maka dapat di simpulkan sebagai berikut: 

1. Kemampuan guru bahasa Arab dalam melakukan penilaian terhadap 

pembelajaran bahasa Arab kelas VII MTs Pondok Pesantren Babussalam DDI 

Kassi Kabupaten Jeneponto diantaranya: a) Memberikan motivasi atau 

dorongan, hal ini dalam memberikan motivasi guru dapat memberikan hal-hal 

yang baru kepada peserta didiknya seperti motivasi belajar supaya peserta 

didik tidak mengalami bosan. b) Membangun pembelajaran yang menarik, 

mencoba hal yang baru dan daya tarik peserta didik agar tidak memberikan 

sifat malas pada peserta didiknya dalam belajar Bahasa Arab. c) Membangun 

daya ingat peserta didik, membangun sesuatu agar daya ingat peserta didik 

tidak lupa pelajaran yang diberikan. 

2. Faktor-faktor pendukung dan penghambat yang mempengaruhi kemampuan 

guru bahasa Arab dalam melakukan penilaian terhadap pembelajaran bahasa 

Arab kelas VII MTs Pondok Pesantren Babussalam DDI Kassi Kabupaten 

Jeneponto. Diantaranya. a) Faktor Pendukung meliputi 1) Semangat guru 

dalam mengembangkan Bahasa Arab. 2) Tersedianya sumber belajar sarana 

prasarana. b) Faktor Pendukung meliputi 1) Kurangnya minat peserta didik 

dalam belajar Bahasa Arab. 2) Kurangnya media sarana prasarana 

pembelajaran. 3) Kurangnya pendekatan pada peserta didik 
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B. Implikasi Penelitian 

1. Guru diharapkan mampu melakukan inovasi secara berkala dalam mengajar 

agar tidak timbul kejenuhan peserta didik dalam mengikuti proses 

pembelajaran Bahasa Arab. 

2. Guru harus lebih memahami prinsip pendekatan saintifik agar supaya 

pelaksanaannya dapat berlangsung maksimal dan keaktifan peserta didik 

dalam proses pembelajaran dapat terjaga dan menyeluruh. 
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Gambar.1. 

Observasi sekolah 03.03.2023 

 

gambar.2. 
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gambar.3. 

Proses wawancara Jumat 04.03.2023  
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