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ABSTRAK 

Nama  : Irmayani 

NIM  : 80400219017 

Judul  : Analisis Kesalahan Fonologi dalam Keterampilan Membaca Teks Bahasa 

Arab Santri  Kelas X MA Pondok Pesantren Puteri Ummul Mukminin 

Makassar 

Penelitian ini bertujuan untuk: 1) Untuk Mengetahui Bagaimana bentuk Kesalahan 

Fonologi dalam Pembelajaran Bahasa Arab santri  kelas X MA Pondok Pesantren Puteri 

Ummul Mukminin Makassar, 2) Untuk Mengetahui faktor-faktor penyebab kesalahan 

Fonologi dalam membaca teks bahasa Arab Santri kelas X MA Pondok Pesantren Puteri 

Ummul Mukminin Makassar, 3) Untuk Mengetahui Bagaimana Usaha yang dilakukan untuk 

meminimalisir kesalahan fonologi dalam membaca teks bahasa Arab Santri kelas X MA 

Pondok Pesantren Puteri Ummul Mukminin Makassar Kegunaan Penelitian. 

Jenis Penelitian ini menggunakan desain penelitian kualitatif, Adapun data dalam 

penelitian ini adalah data lisan berupa kesalahan fonologi dalam membaca teks bahasa Arab 

yang dilakukan ketika Santri ketika membaca. Data yang diperoleh melalui praktek langsung 

dan berupa rekaman suara dari 30 Santri yang diambil secara acak dari keseluruhan Santri 

kelas X MA Pondok Pesantren Puteri Ummul Adapun Teknik yang dilakukan dalam 

pengumpulan data ialah dokumentasi, teknik observasi partisipan, dan wawancara. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa bentuk kesalahan berdasarkan makharijul huruf  

ketika santri membaca teks bahasa Arab, total keseluruhan terdapat sebanyak 318 kesalahan. 

Kesalahan tersebut terdiri dari kesalahan pada tempat keluarnya huruf hijaiyyah ketika 

membunyikannya, seperti al-jauf  (rongga mulut), al-halq (tenggorokan), dan al-lisan 

(lidah). Berdasarkan ketiga klasifikasi kesalahan tersebut, kesalahan yang paling sedang 

terdapat pada makharijul al-halq (tenggorokan) berjumlah 140 kesalahan dengan presentase 

sebanyak 44,03%. Adapun kesalahan yang paling banyak terdapat pada makharijul al-lisan 

(lidah) berjumlah 141 kesalahan dengan presentase sebanyak 44,34%,. Begitupun kesalahan 

yang paling sedikit terdapat pada al-jauf (rongga mulut) berjumlah 37 kesalahan dengan 

presentase sebanyak 11,63%. Adapun faktor penyebab kesalahan ialah adanya faktor bahasa 

ibu yang sangat melekat pada diri Santri, pengucapan huruf hijaiyyah yang masih kurang 

tepat sehingga dalam membaca teks bahasa arab terjadi perubahan, penambahan dan 

pengurangan huruf.  

Implikasi penelitian ini dapat menjadi bahan masukan dalam proses pembelajaran 

yang dapat meningkatkan kemampuan siswa dalam membaca teks bahasa arab dan harapkan 

dapat membantu guru untuk mengetahui jenis kesalahan yang sering dilakukan oleh Santri 

dan faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya kesalahan dalam fonologi. 

 

Kata Kunci: Analisis Kesalahan, Fonologi, Bahasa Arab. 
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ABSTRAK 

Nama  : Irmayani 

NIM  : 80400219017 

Judul  : Analysis of Phonological Errors in the Arabic Text Reading Skills of Class X 

Students at the Islamic High School of Ummul Mukminin Girls' Islamic 

Boarding School of Makassar 

The objectives of this research are: 1) To find out the forms of phonological errors in 

learning Arabic for Class X Students at the Islamic High School of Ummul Mukminin Girls' 

Islamic Boarding School of Makassar, 2) To find out the factors that cause phonological 

errors in reading Arabic texts for Class X Students at the Islamic High School of Ummul 

Mukminin Girls' Islamic Boarding School of Makassar, 3) To find out how to minimize 

phonological errors in reading Arabic texts for Class X Students at the Islamic High School 

of Ummul Mukminin Girls' Islamic Boarding School of Makassar. 

This research uses a qualitative research design. The data in this research is oral data 

in the form of phonological errors in reading Arabic texts by students. Sampled data was 

obtained randomly through direct practice and voice recordings from 30 students from the 

population of all class X of the Islamic High School of Ummul Mukminin Girls' Islamic 

Boarding School of Makassar. Data collection techniques are documentation, participant 

observation, and interviews. 

The results of the research show that the error forms are based on "makharijul huruf" 

when students read Arabic texts, with a total of 318 errors. These errors consist of errors in 

the places where the hijaiyyah letters come out when sounding them, such as al-jauf (mouth 

cavity), al-halq (throat), and al-lisan (tongue). Based on the three error classifications, the 

most moderate errors were found in makharijul al-halq (throat) which consisted of 140 errors 

with a percentage of 44.03%. The most common errors were in makharijul al-lisan (tongue) 

which consisted of 141 errors with a percentage of 44.34%. Further, the fewest errors were 

in al-jauf (oral cavity) which consisted of 37 errors with a percentage of 11.63%. The factors 

that cause errors are the mother tongue factor which is very attached to students, and the 

pronunciation of hijaiyyah letters which is still inaccurate so that when reading Arabic texts 

there are changes, additions, and deletions of letters. 

This research implies to be a reference in the learning process which can improve 

students' ability to read Arabic texts, and hopefully, it can help teachers to find out the types 

of errors often made by students and the factors that cause errors in phonology. 

 

Keywords: Error Analysis, Phonology, Arabic. 
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1 

BAB I 
PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Bahasa merupakan alat komunikasi sehari-hari. Bahasa menjadi media 

untuk menyampaikan makna karena menawarkan lebih banyak pilihan 

daripada metode lain, seperti gerak tubuh, isyarat dengan bendera atau panji, 

asap, dan sebagainya. Bahasa  merupakan alat komunikasi berupa sistem tanda 

atau sistem lambang yang dihasilkan oleh alat bicara manusia berupa bunyi 

yang dituturkan dan mengandung makna. Akibatnya, belajar bahasa sangat 

penting agar kita dapat berkomunikasi secara efektif dengan orang lain.1 

Manusia memerlukan bahasa dalam berkomunikasi. Bahasa sebagai 

alat untuk menyampaikan suatu ide, pikiran, hasrat, dan keinginan kepada 

orang lain dan berperan dalam perkembangan berbagai macam aspek 

kehidupan manusia. Dengan demikian bahasa memiliki fungsi yakni sebagai 

media dalam penyampaian informasi. 

Setiap bahasa memiliki sistem bunyi dan struktur suku kata yang 

berbeda. Para pakar linguistik mengklasifikasikan ragam bunyi tersebut dalam 

satu bidang bahasa yang disebut fonologi. Fonologi merupakan bidang 

linguistik yang mempelajari bunyi- bunyi bahasa menurut fungsinya.2  

Fungsi dari bahasa itu sendiri dapat dikaji melalui dua cara, yaitu 

secara internal dan secara eksternal. Kajian secara internal adalah pengkajian 

yang hanya dilakukan terhadap struktur intern bahasa, yang mencakup struktur 

fonologi, morfologis, sintaksis dan semantik. Sedangkan kajian secara 

 
1 Harimurti Kridalaksana, Kamus Linguistik, (Jakarta: PT. Gramedia, 1983), h. 22. 
2 Harimurti Kridalaksana, Pengajaran Kewi- bahasaan, (Bandung: Angkasa, 1984). h. 

272  



2 
 

 
 

eksternal adalah pengkajian yang dilakukan terhadap struktur yang berada di 

luar bahasa tersebut, misalnya sosiolinguistik, psikolinguistik, neurolinguistik, 

dan lain-lain. Sedangkan unsur keterampilan yang terdapat dalam bahasa Arab 

terbagi menjadi empat, yaitu keterampilan menyimak, keterampilan berbicara, 

keterampilan membaca dan keterampilan menulis. 

Tujuan mempelajari bahasa secara umum adalah  mampu 

menggunakan bahasa tersebut secara baik dan benar dalam berkomunikasi 

lisan maupun tulisan, sebagaimana pendapat yang dikemukakan oleh Muljanto 

Sumardi “Adapun tujuan yang ingin dicapai oleh seseorang yang mempelajari 

bahasa asing tujuan akhirnya adalah agar dapat menggunakan bahasa tersebut 

baik lisan maupun tulisan dengan tepat, fasih, dan bebas berkomunikasi 

dengan orang yang menggunakan bahasa tersebut.3 Hal tersebut juga yang 

menjadi tujuan mempelajari Bahasa Arab. Seiring dengan perkembangan 

zaman, keilmuan menjadi semakin meningkat utamanya bahasa Arab, yang 

menjadi cakrawala ilmu pengetahuan terutama untuk kalangan umat islam, 

buku-buku pengetahuan keislaman yang ditulis dengan berbahasa Arab. 

Terlebih lagi Al-Qur’an dan As-Sunnah yanag menjadi pedoman kita sebagai 

umat islam ditulis dengan berbahasa Arab. Jadi untuk memahami dan 

mendalami isi Al-Qur’an dan As-Sunnah terlebih dahulu kita mempelajari 

bahasa Arab dengan baik dan benar. 

Membaca teks Arab dan cara membacanya harus dilakukan sesuai 

dengan aturan. Jika pelafalan yang keluar dari mulut tidak mengikuti kaidah, 

akibatnya akan terjadi disorientasi makna yang akan disampaikan dalam suatu 

teks bahasa. Taksonomi linguistik memasukkan kesalahan fonologis sebagai 

salah satu jenis kesalahan. Kesalahan tersebut terjadi pada tataran bunyi, baik 

 
3 Muljanto Sumardi, Pengajaran Bahasa Asing Sebuah Tinjauan dari Segi Metodologis, 

(Jakarta: Bulan Bintang, 1974), h. 56. 
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pada tataran kata, frasa, klausa, maupun kalimat. Kesalahan pada aspek 

fonologis terjadi pada penggunaan bahasa lisan (berbicara) yang produktif 

(mendengarkan) dan reseptif .4 Adapun seruan untuk membaca terdapat dalam 

QS. Al-‘Alaq/1-5 

نْسَانَ مِنْ عَلَق َۚ اقِْرَأْ وَرَبُّكَ الَْْكْرَم ُۙ الَّذِيْ عَلَّمَ بِ   الْقلَمَُِۙ  اقِْرَأْ بِاسْمِ رَب كَِ الَّذِيْ خَلَقََۚ خَلَقَ الِْْ

نْسَانَ مَا لمَْ يَعْلمَْ    عَلَّمَ الِْْ
Artinya:  

Bacalah dengan (menyebut) nama Tuhanmu yang menciptakan,  Dia 

menciptakan manusia dari segumpal darah, Bacalah! Tuhanmulah 

Yang Mahamulia, yang mengajar (manusia) dengan pena, Dia 

mengajarkan manusia apa yang tidak diketahuinya.5 

 

Kesalahan membaca dalam teks bahasa Arab dapat menyebabkan 

kesalahan atau perubahan makna. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa 

perubahan sekecil apa pun dalam pengucapan bahasa akan mempengaruhi 

makna teks. Guru sering mengabaikan masalah ini karena mereka percaya 

bahwa masalah pengucapan dalam membaca teks-teks bahasa Arab adalah 

kecil. Pada kenyataannya, seringkali guru hanya memperhatikan hafalan santri 

terhadap kosa kata bahasa Arab tanpa memperhatikan pengucapan kosa kata 

yang tepat dan benar. Akibatnya, santri percaya bahwa pengucapan bahasa 

Arab mereka benar, dan mereka tidak berusaha untuk memperbaiki karena 

kurangnya perhatian guru. 

Begitu halnya dengan salah pengucapan huruf dapat berdampak pada 

semantik makna. Misalnya pada kalimat العمل )tindakan) yang dibaca الْمل      

(harapan). Pada kata    عبرة  (pengajaran), yang sering juga dibaca menjadi  إبرة 

(jarum). Akibatnya, sangat jelas bahwa elemen suara dalam bahasa Arab 

sangat penting untuk belajar dengan maksud mengucapkan huruf Arab yang 

mengikuti aturan yang telah ditentukan. 

 
4 Setyawati, Analisis Kesalahan Berbahasa Indonesia, (Bandung: Yuma Pustaka, 

2013), h.17 
5 Terjemah Kemenag 2019 
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Berdasarkan uraian di atas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian 

secara langsung di kelas X MA  Pondok Pesantren Ummul Mukminin 

terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi kesalahan fonologi dalam 

membaca teks bahasa Arab dan jenis-jenis kesalahan fonologi dalam membaca 

teks bahasa Arab di MA Pondok Pesantren Ummul Mukminin. 

Berdasarkan pengamatan peneliti pada pembelajaran bahasa Arab 

kelas X MA Pondok Pesantren Ummul Mukminin , permasalahan yang paling 

sering ditemui santri saat membaca teks bahasa Arab, misalnya dalam 

pengucapan fonem/dan/beberapa santri masih kesulitan mengucapkannya. 

seperti pada pengucapan huruf /ث/س/ yang masih sama pengucapan kedua 

huruf tersebut.  Masalah lainnya adalah kebiasaan santri yang masih kurang 

memahami tentang bacaan panjang dan pendek dalam suatu kalimat.                       

Hal ini menjadi pelanggaran kaidah bahasa Arab, apalagi jika 

pengucapan al-qur'an yang harus diucapkan dengan baik dan benar, dan bila 

salah diucapkan dapat merubah arti, karena bahasa Arab memiliki kaidah 

tertentu dalam pengucapan setiap hurufnya yang harus diperhatikan. 

 

B. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus 

1. Fokus Penelitian  

Fokus pada penelitian ini yaitu analisis kesalahan fonologi dalam 

membaca teks bahasa Arab santri kelas X Pondok Pesantren Puteri Ummul 

Mukminin Makassar yang. Aspek yang menjadi fokus penelitian ini 

adalah: bentuk-bentuk kesalahan dalam membaca teks bahasa Arab, 

faktor-faktor kesalahan yang terjadi dalam membaca teks bahasa Arab dan 

usaha-usaha yang dilakukan untuk meminimalisir kesalahan dalam 

membaca teks bahasa Arab. 
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Tabel 1: Fokus Penelitian dan Deskripsi Penelitian 

Fokus Penelitian Deskripsi Penelitian 

Analisis Kesalahan Fonologi 

dalam Keterampilan Membaca 

Teks Bahasa Arab  

1. Apa saja bentuk-bentuk 

kesalahan dalam membaca 

teks bahasa Arab 

2. Apa saja faktor terjadinya 

kesalahan dalam membaca 

teks bahasa Arab 

3. Apa saja usaha yang 

dilakukan untuk 

meminimalisir terjadinya 

kesalahan dalam membaca 

teks bahasa Arab 

 

C. Rumusan Masalah 

Dari pemaparan latar belakang tersebut di atas, maka dapat 

dirumuskan pokok masalah dalam penelitian ini. Bagaimana kesalahan 

fonologi dalam membaca teks bahasa Arab santri kelas X MA Pondok 

Pesantren Puteri Ummul Mukminin Makassar. Pokok permasalahan 

tersebut dapat dijabarkan menjadi beberapa sub masalah sebagai berikut:  

1. Bagaimana bentuk-bentuk kesalahan Fonologi yang terjadi pada Santri 

kelas X MA Pondok Pesantren Puteri Ummul Mukminin Makassar? 

2. Apa faktor-faktor penyebab kesalahan fonologi dalam membaca teks 

bahasa Arab Santri kelas X MA Pondok Pesantren Puteri Ummul 

Mukminin Makassar? 
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3. Bagaimana Usaha yang dilakukan untuk meminimalisir kesalahan 

fonologi dalam membaca teks bahasa Arab Santri kelas X MA Pondok 

Pesantren Puteri Ummul Mukminin Makassar? 

D. Kajian Pustaka 

1. Rahmatia (Analisis Kesalahan Fonologi dalam Keterampilan Membaca 

Teks Bahasa Arab Siswa Kelas XI MAN 1 Buton) 

Penelitian ini menjelaskan tentang Kesalahan fonologi 

ditemukan saat Santri membaca teks bahasa Arab. Penelitian ini 

bertujuan untuk menjelaskan bentuk-bentuk kesalahan fonologi dalam 

keterampilan membaca teks bahasa Arab Siswa kelas XI MAN 1 

Buton, dan mengungkap faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya 

kesalahan fonologi tersebut. Desain penelitian adalah analisis 

kesalahan berbahasa dengan jumlah sampel 20 Siswa yang dipilih 

secara acak sederhana. Data diperoleh dengan langkah-langkah 

pengumpulan data, pengidentifikasian kesalahan yang terdapat dalam 

data, pengklasifikasian kesalahan berdasarkan bentuknya, dan 

penjelasan kesalahan dengan mencari penyebab kesalahan tersebut, 

serta pengevaluasian atau penilaian taraf keseriusan kesalahan itu. 

Hasil penelitian ini menunjukan bahwa terdapat kesalahan fonologi 

membaca teks bahasa Arab berdasarkan makhorijul huruf. Kesalahan 

fonologi dalam melafalkan huruf hijaiah berdasarkan makhorijul 

huruf  atau tempat keluarnya huruf terbagi dalam al-jauf (rongga 

mulut), al-halq (tenggorokan), al-lisan (lidah), asy-syafatain (bibir), 

dan al-khaisyum (pangkal hidung).6 

 
6 Rahmatia, “Analisis Keasalahn Fonologi dalam Membaca Teks Bahasa Arab Santriwati 

kelas XI MAN 1 Buton”, Tesis (Makassar:Unhas, 2018). 
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Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan 

oleh peneliti adalah penelitian ini menganalisis tentang Analisis 

kesalahan Fonologi   dalam membaca teks bahasa Arab. Sedangkan 

penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti adalah menganalisis 

tentang kesalahan fonologi, dan sintaksis dalam keterampilan 

membaca teks bahasa Arab. 

2. Nawang Wulandari  (Bentuk-bentuk kesalahan fonologi dalam 

keterampilan berbicara bahasa Arab ( مهارة الكلام   ) 

Penelitin ini bertujuan untuk mendeskripsikan bentuk 

kesalahan fonologis dalam keterampilan berbicara bahasa Arab 

(maharah kalam), menganalisis penyebab terjadinya kesalahan 

fonologis dalam keterampilan berbicara bahasa Arab serta 

merumuskan solusi dalam memperbaiki kesalahan fonologis dalam 

keterampilan berbicara bahasa Arab tersebut. 

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif dengan 

pendekatan analisis terhadap kesalahan berbahasa. Data pada 

penelitian ini diperoleh melalui teknik wawancara dan simak bebas 

libat cakap dalam teknik observasinya. Wawancara dilakukan kepada 

tutor (pengajar) intensifikasi bahasa Arab dan mahasiswa peserta 

Intensifikasi Bahasa Arab.Hasil observasi menunjukkan pula bahwa 

dalam praktik belajar keterampilan berbicara bahasa Arab kesalahan 

fonologi dalam bentuk huruf yang terjadi diantaranya keslahan 

melafalkan huruf yang pelafalannya terdengar mirip seperti berikut ini: 

1 Huruf ا menjadi ع atau sebaliknya, Huruf ء menjadi ك atau 

sebaliknya, Huruf ك menjadi ق atau sebaliknya, huruf  ح menjadi   ھ 

atau sebaliknya, huruf س menjadi ش atau sebaliknya, huruf ص menjadi 
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 menjadiذ atau sebaliknya, huruf ز menjadi ذ atau sebaliknya, huruf س

 ج  menjadiز atau sebaliknya, huruf ج menjadi ذ atau sebaliknya, hurufس

atau sebaliknya, huruf  ظ menjadi ز atau sebaliknya, huruf    ظ menjadi 

 خ  menjadi غ atau sebaliknya, uruf ت menjadi ط atau sebaliknya, huruf د

atau sebaliknya, dan huruf غ menjadi  عatau sebaliknya. Sedangkan 

kesalahan dalam bentuk kata dan frasa terbagi atas kesalahan 

penggantian (substitution), kesalahan penambahan (addition) dan 

kesalahan penghilangan (omission).7 

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan 

oleh peneliti adalah penelitian ini menganalisis tentang kesalahan 

fonologi dalam keterampilan berbicara bahasa Arab . Sedangkan 

penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti adalah menganalisis 

tentang kesalahan fonologi dalam keterampilan membaca teks bahasa 

Arab. 

3. Nurul Hidayah dkk (Bentuk kesalahan fonologi dalam keterampilan 

membaca teks bahasa Arab(  .( مهارة الكلام

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan bentuk 

kesalahan fonologi dalam keterampilan membaca teks bahasa Arab 

(maharah qiro’ah) dan mengurangi kesalahan pada aspek pelafalan 

huruf-huruf Arab (makhorijul huruf). Penelitian ini menggunakan 

penelitian deskriptif kualitatif dengan pendekatan analisis terhadap 

kesalahan membaca dan pelafalan huruf-huruf bahasa Arab. Data 

penelitian ini di dapat dengan cara wawancara dan membaca teks 

Arab. Wawancara ini melibatkan Santri kelas VIII. Wawancara 

dilakukan kepada santri putri kelas VIII. Hasil observasi menunjukkan 

 
7 Nawang, Wulandari, “Analisis Kesalahan Fonologi Dalam Keterampilan Berbicara 

Bahasa Arab”, Jurnal (Lampung: IAINM, 2020). 
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pula bahwa dalam praktik belajar keterampilan membaca teks Arab, 

kesalahan fonologi dalam bentuk huruf yang terjadi diantaranya 

kesalahan melafalkan huruf yang pelafalannya terdengar mirip seperti 

berikut ini : Huruf ا menjadi  ع atau sebaliknya, Huruf كmenjadiق atau 

sebaliknya, huruf   حmenjadi ھ atau sebaliknya, huruf س menjadi ش atau 

sebaliknya, huruf ص menjadi سatau sebaliknya, huruf ذmenjadi ز atau 

sebaliknya, huruf ذ menjadi س atau sebaliknya, huruf جatau sebaliknya, 

huruf زmenjadi جatau sebaliknya, huruf ظmenjadiزatau sebaliknya, 

huruf ط menjadi   ت atau sebaliknya,huruf  غmenjadi   خ atau 

sebaliknya, dan huruf غ menjadi  عatau sebaliknya.8 

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan 

oleh peneliti adalah penelitian ini menganalisis tentang kesalahan 

Fonologi dalam membaca teks bahasa Arab dan mengurangi kesalahn 

pada makharijul huruf  Sedangkan penelitian yang akan dilakukan oleh 

peneliti adalah menganalisis tentang kesalahan fonologi pada tempat-

tempat keluarnya huruf, dan analisis sintaksis dalam keterampilan 

membaca teks bahasa Arab. 

E. Tujuan dan Kegunaan 

1. Tujuan Penelitian  

Adapun tujuan penelitian dalam penelitian ini yaitu sebagai 

berikut:  

a. Untuk Mengetahui Bagaimana bentuk Kesalahan Fonologi dalam 

Pembelajaran Bahasa Arab santri  kelas X MA Pondok Pesantren 

Puteri Ummul Mukminin Makassar 

 
8 Nurul, Hidayah, “ Analisis Kesalahan Fonologi dalam keterampilan Membaca Teks 

Bahasa Arab Santriwati Kelas VIII Di Pondok Pesantren Darul Muttaqin Sambong  Jombang, 

Jurnal (Jombang: Universitas KH. A Wahab Hasbullah, 2021). 
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b. Untuk Mengetahui faktor-faktor penyebab kesalahan Fonologi 

dalam membaca teks bahasa Arab Santri kelas X MA Pondok 

Pesantren Puteri Ummul Mukminin Makassar. 

c. Untuk Mengetahui Bagaimana Usaha yang dilakukan untuk 

meminimalisir kesalahan fonologi dalam membaca teks bahasa 

Arab Santri kelas X MA Pondok Pesantren Puteri Ummul 

Mukminin Makassar  

2. Kegunaan Penelitian  

Penelitian yang baik bisa dilihat dari kegunaan atau signifikansi 

yang dihasilkan dari penelitian itu. Penelitian ini diharap dapat 

memberikan kontribusi baik itu secara teoretis maupun secara praktis 

dalam pembelajaran bahasa Arab. Adapun kegunaan dari penelitian ini 

yaitu: 

a. Kegunaan Teoritis 

Penelitian ini bisa menambah khazanah ilmu pengetahuan 

dalam bidang bahasa khususnya bahasa Arab. 

b. Kegunaan Praktis 

1. Bagi Peneliti 

Penelitian ini dapat memberikan sumbangsih yang 

menjadi acuan untuk penelitian selanjutnya. 

2. Bagi Guru 

Memberikan informasi mengenai kesalahan-kesalahan 

santri dalam fonologi, dan faktor penyebab kesalahan tersebut, 

sehingga dapat mengurangi kesalahan santri dengan 

memberikan pengulangan pembelajaran yang terkait kesalahan 
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yang sering dilakukan santri dalam pembelajaran bahasa Arab 

khusunya dalam membaca teks. 

3. Bagi Santri 

Bisa memberikan motivasi serta merangsang Santri agar 

lebih termotivasi dalam belajar bahasa Arab 
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BAB II 

TINJAUAN TEORITIS 

A. Analisis Kesalahan 

Beberapa sudut pandang akan dikemukakan dalam bagian ini 

mengenai sifat analisis, sifat analisis kesalahan, tujuan analisis kesalahan, 

dan langkah-langkah dalam menganalisis kesalahan. 

1. Pengertian Analisis Kesalahan 

a. Pengertian Analisis 

Analisis adalah proses yang didasarkan pada analisis 

kesalahan yang dilakukan oleh orang yang belajar dengan objek 

tertentu. Jelaslah bahwa yang dimaksud adalah sesuatu yang 

menjadi sasaran melalui bahasa9. Selain itu Analisis menurut Dwi 

Prastowo mendefinisikan bahwa analisis sebagai “penguraian suatu 

pokok bahasan menjadi berbagai bagiannya dan mempelajari 

bagian-bagian itu sendiri, serta hubungan antar bagiannya, untuk 

memperoleh pengertian  yang benar tentang arti kalimat secara 

keseluruhan”10. 

Memahami analisis yang dikemukakan di atas, maka dapat 

disimpulkan bahwa analisis lebih dari sekedar pencarian atau 

penyelidikan, tetapi serangkaian kegiatan yang direncanakan dan 

dilakukan dengan sungguh-sungguh dengan menggunakan 

pemikiran kritis untuk menarik kesimpulan dari apa yang dinilai. 

b. Pengertian Analisis Kesalahan 

 
9 Suprianti, “Analisis Kesalahan Pelafalan Bunyi Bahasa Prancis Santriwati Kelas 

XI SMA Negeri 2 Sleman.” 
10 Aris Kurniawan, 13 Pengertian Analisis Menurut Para Ahli, Tersedia: 

http://www.gurupendidikan.com/13-pengertian-analisis-menurut-para-ahli-didunia/, 

Diakses Pada Tanggal 25  Desember 2021. 
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Menurut Ellis (ahli pengajaran bahasa), analisis kesalahan 

terdiri dari lima langkah: mengumpulkan sampel kesalahan, 

mengidentifikasi kesalahan, menjelaskan kesalahan, 

mengkategorikan kesalahan (berdasarkan penyebabnya), dan 

mengevaluasi kesalahan. Kesalahan fonologi, juga dikenal sebagai 

kesalahan pengucapan, terjadi ketika kata-kata diucapkan salah, 

menyebabkan mereka menyimpang dari ucapan standar atau 

bahkan mengambil arti yang berbeda. Kesalahan bahasa ditinjau 

dari segi fonologi adalah kesalahan bahasa yang terjadi akibat 

kesalahan pengucapan bunyi bahasa yang dihasilkan oleh alat tutur 

manusia, sehingga mengakibatkan perbedaan makna. Kesalahan 

merupakan bagian yang tidak dapat dihindarkan dari proses 

pembelajaran, sehingga kehadirannya dalam pembelajaran bahasa 

tidaklah mengherankan. Ahli bahasa dan guru bahasa, di sisi lain, 

setuju bahwa kesalahan bahasa dapat menghambat pencapaian 

tujuan pengajaran bahasa. 

2. Tujuan Analisis Kesalahan 

Segala sesuatu yang dilakukan, serta analisis, harus memiliki 

tujuan. Tujuan dari analisis kesalahan adalah untuk: a. Menentukan 

urutan penyajian berdasarkan apa yang diajarkan di kelas dan di buku 

teks, seperti urutan mudah-ke-sulit.11 

a. Susunlah tingkat penekanan, penjelasan, dan latihan relatif pada 

berbagai hal materi yang diajarkan dalam urutan yang benar. 

b.  Latihan dalam perencanaan dan instruksi remedial. 

c.  Memilih item untuk tes kecakapan santri 

 
11 Henry Guntur Tarigan dan Tarigan Djago, Pengajaran Analisis Kesalahan 

Berbahasa, h. 61-62. 
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Selain itu, tujuan mempelajari atau menganalisis kesalahan 

berbahasa adalah sebagai berikut12: 

a. Untuk mengumpulkan data dari mana kita dapat menarik 

kesimpulan tentang sifat proses pembelajaran bahasa. 

b. Untuk menunjukkan atau memberikan bimbingan kepada guru dan 

pengembang kurikulum mengenai bagian mana dari bahasa target 

yang sangat sulit bagi Santri untuk diproduksi dengan baik dan 

benar, serta jenis kesulitan mana yang paling sulit atau 

mengurangi kemampuan Santri untuk berkomunikasi secara 

efektif. 

Tujuan akhir dari analisis ini adalah untuk menemukan dan 

membangun dasar-dasar pengajaran bahasa yang lebih baik. Jadi bisa 

kita menyimpulkan bahwa tujuan dari analisis kesalahan adalah untuk 

mencegah atau mengurangi kemungkinan Santri membuat kesalahan 

bahasa ketika membaca dan belajar bahasa. 

3. Langkah-Langkah Analisis Kesalahan 

Saat menganalisis sesuatu, diperlukan langkah-langkah; berikut 

adalah beberapa pendapat ahli tentang langkah-langkah analisis 

kesalahan. Langkah-langkah untuk analisis kesalahan adalah sebagai 

berikut:13 

a. Pengambilan sampel kesalahan 

b. Penentuan kesalahan. 

c. Jelaskan kesalahannya. 

d. Mengklasifikasikan atau mengkategorikan kesalahan; dan 

 
12 Junus dan Junus, Analisis Kesalahan Berbahasa (Makassar: Badan Penerbit 

UNM, 2010), h. 6 
13 Tarigan Djago dan Lilis Sulistyaningsih, Analisis Kesalahan Berbahasa, h. 27. 
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e.  Evaluasi kesalahan. 

Selain itu, ada enam langkah dalam prosedur analisis kesalahan 

bahasa, yaitu sebagai berikut:14 

a. Pengumpulan data. 

b. Mengidentifikasi data. 

c.  Urutkan data. 

d.  Menentukan frekuensi kesalahan. 

e. Mengidentifikasi area kesulitan atau kesalahan; dan  

f.  Terapi kesalahan. 

Sudut pandang lain tentang langkah-langkah analisis kesalahan 

meliputi:15 

a. Pengumpulan data: data berupa kesalahan berbahasa yang 

dilakukan Santri, seperti hasil tes, karangan, dan percakapan. 

b. Identifikasi dan klasifikasi kesalahan: menggali dan memilih 

kesalahan berdasarkan kategori kebahasaan seperti kesalahan 

pengucapan, pembentukan kata, kombinasi kata, dan struktur 

kalimat. 

c. Peringkat kesalahan: mengurutkan di mana letak kesalahan, 

penyebab kesalahan, dan memberikan peringkat kesalahan. 

d. Menjelaskan kesalahan: menjelaskan letak kesalahan, apa 

penyebabnya, dan memberikan contoh yang benar. 

e. Memprediksi atau memperkirakan area atau hal linguistik yang 

rentan: memprediksi tingkat bahasa yang dipelajari, yang 

 
14 Gio Mohammad Johan, “Analisis Kesalahan Berbahasa Indonesia dalam Proses 

Diskusi Santriwati Sekolah Dasar”,  vol. 18 (1 April 2018).  Jurnal Pendidikan Bahasa Dan 

Sastra. https://ejournal.upi.edu/index.php/BS_JPBSP/article/download/12153/pdf.  (Diakses 25 

Desember 2021). 
15 Henry Guntur Tarigan dan Tarigan Djago, Pengajaran Analisis Kesalahan Berbahasa, 

h. 63-64. 



16 
 

 
 

berpotensi menyebabkan kesalahan. 

f.  Koreksi kesalahan: mengoreksi dan, jika mungkin, menghilangkan 

kesalahan melalui pengembangan bahan yang sesuai, buku 

pegangan yang baik, dan teknik pengajaran yang efektif. 

Peneliti memilih untuk menggunakan langkah-langkah analisis 

kesalahan yang digunakan oleh Ellis berdasarkan pendapat para ahli 

tersebut karena langkah-langkah analisis yang ia gunakan lebih mudah 

dipahami dengan langkah-langkah sebagai berikut: 

a. Kumpulkan sampel kesalahan;  

b. Identifikasi kesalahan;  

c. Jelaskan kesalahannya;  

d. Mengklasifikasikan kesalahan; dan  

e. Evaluasi kesalahan 

B. Fonetik  

Ada tiga cabang ilmu fonetik yang dapat digunakan untuk mengkaji 

topik-topik yang berkaitan dengan: (1) Fonetik Akustik; (2) Fonetik 

Artikulasi; dan (3) Fonetik Auditori. Secara khusus, bidang fonetik yang 

disebut fonetik akustik mempelajari sifat akustik dan sifat fonologis bahasa. 

Kemudian salah satu bidang fisika yang dikenal dengan akustik berkaitan 

dengan unsur-unsur bunyi, atau lebih khusus lagi, bunyi-bunyi yang 

dikomunikasikan selama pembicaraan dalam konteks bahasa. Karena 

mempelajari gelombang suara saat merambat melalui atmosfer, fonetik akustik 

kadang-kadang dikenal sebagai fonetik fisik, fonetik matematika, atau fonetik 

instrumental. Gelombang suara yang diucapkan dan didengar selama transmisi 

merupakan fokus fonetik akustik. Tekanan udara secara fisik meningkat dan 

menurun selama lewatnya suara, dari manapun sumber dan asalnya. Energi 
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getaran ini akhirnya berkurang atau dikenal sebagai titik luluh (vinishing 

point). 

1) Fonetik Artikulatoris (علم الأصوات النطقي) 

Studi tentang fonetik artikulasi mengkaji proses yang terlibat dalam 

menghasilkan bunyi bahasa selama berbicara. Sudah menjadi rahasia umum 

bahwa ketika kita berbicara, alat bicara yang kita miliki memungkinkan kita 

mengeluarkan bunyi bahasa. Fonetik artikulatoris ini adalah ilmu yang 

mempelajari bagaimana bunyi-bunyi bahasa dihasilkan, alat-alat bicara apa 

yang digunakan dalam pengucapan, seperti apa saja bunyi-bunyi tersebut, dan 

bagaimana pengucapannya. 

2) Fonetik Akustik  )علم الأصوات الأكوستي( 

Bunyi bahasa dipelajari sebagai bunyi fisik yang berupa gelombang 

bunyi melalui fonetik akustik. Suara atau kata-kata yang keluar dari mulut kita 

merupakan gelombang udara. Artinya pergerakan partikel udara menyebabkan 

terbentuknya gelombang. Jika tidak ada halangan pada jalur tersebut, 

pergerakan ini dapat menuju ke segala arah dan tidak dibatasi. 

3) Fonetik Auditoris  )علم الأصوات السمعي( 

Bidang fonetik ini mengkaji bagaimana bunyi bahasa dirasakan oleh 

pendengar. Misalnya, ketika seseorang mengucapkan suatu bunyi, bunyi 

tersebut merambat dalam bentuk gelombang melalui medium udara bebas 

hingga mencapai telinga lawan bicaranya. Otak kemudian menerima 

gelombang suara dan menafsirkan serta menerjemahkannya. Untuk menerima 

gelombang suara, pendengaran seseorang merupakan indera penting yang 

harus berfungsi dengan baik.16 

Dengan demikian Fonetik adalah ilmu yang mendalami cara 

 
16 Kholisin, Fonologi Bahasa Arab, (Malang, CV. Bintang Sejahtera, 2020), h, 7-8. 
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menghasilkan bunyi ucapan dengan alat bicara manusia serta mengkaji dan 

menganalisis bunyi ucapan yang digunakan oleh manusia. Dengan kata lain, 

fonetik adalah studi tentang suara pada permukaan, atau tingkatan yang 

berhubungan dengan peristiwa artikulatoris, pendengaran, dan persepsi untuk 

kejadian tertentu.17 

C. Fonologi 

Setiap bahasa memiliki sistem suara dan struktur suku kata sendiri, 

dengan kata-kata dan tingkat kerumitan yang berbeda. Para ahli sepakat bahwa 

berbagai bunyi dapat digolongkan ke dalam satu bidang bahasa, yaitu 

fonologi. Karena linguistik mengandung unsur bunyi yang memerlukan 

disiplin linguistik tersendiri. 

Fonologi adalah salah satu bidang studi linguistik. Segala sesuatu yang 

membahas tentang bunyi bahasa akan dibahas dalam bidang ini, di dalamnya 

kita harus terlebih dahulu mengenal bunyi bahasa untuk mempelajari cara 

menyusun struktur kalimat, beserta maknanya dan aspek lainnya. Mengingat 

bahwa bunyi dapat diciptakan oleh berbagai bentuk bunyi benda maupun oleh 

organ vokal manusia, bunyi dan suara jelas merupakan dua hal yang berbeda. 

Begitu juga bahasa yang digunakan menggunakan suara yang dihasilkan alat 

bicara seseorang. 

Ada pula beberapa bahasa tidak menghasilkan suara akan tetapi 

dihasilkan oleh alat bicara manusia. Seperti batuk, bersin, dan bunyi-bunyi 

lain yang keluar dari alat bicara manusia tetapi maknanya tidak dapat 

diuraikan, tidak dianggap bunyi bahasa karena bukan merupakan bagian dari 

sistem bunyi bahasa. 

 
17 Keraf Gorys, Tata Bahasa Indonesia. (Ende: Nusa Indah. 1987), h, 30 
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Fonologi juga merupakan cabang linguistik yang mempelajari bunyi 

bahasa dalam kaitannya dengan fungsinya.18 Menurut Abdul Chaer, fonologi 

adalah cabang linguistik yang mempelajari, menganalisis, dan membahas 

urutan bunyi bahasa. Istilah ini secara etimologis berasal dari kata phon 

(suara) dan logi (ilmu).19 Dapat disimpulkan bahwa fonologi adalah ilmu yang 

mempelajari bunyi kata-kata dan mengkaji bagaimana proses terjadinya suatu 

bunyi bahasa hingga bagaimana respon bunyi bahasa lisan tersebut sehingga 

kesalahan-kesalahan dalam setiap proses ujaran dapat diidentifikasi. Pada 

tataran fonologis, ini merupakan ranah analisis. 

Fonologi adalah cabang linguistik yang mempelajari bunyi bahasa 

secara umum, termasuk bunyi bahasa yang mengandung makna dan yang 

tidak.20 Bunyi ujaran dianggap sebagai media bahasa belaka, sebanding 

dengan benda atau zat. Dengan demikian, suara dianggap sebagai bahan 

mentah, seperti halnya batu, pasir, dan semen dianggap sebagai bahan baku 

untuk membangun rumah. Fonetik mengacu pada fonologi, yang menganggap 

bunyi kata-kata seperti itu. Bunyi ujaran dianggap sebagai bagian dari sistem 

bahasa. Bunyi ujaran merupakan unsur materi terkecil yang merupakan bagian 

dari struktur kata dan berfungsi untuk membedakan makna. Fonemik adalah 

cabang fonologi yang menganggap bunyi ujaran sebagai bagian dari sistem 

bahasa.21 

Sedikitnya ada lima dampak negatif yang akan terhindarkan jika kita 

mempelajari ilmu aswat, di antaranya yang pertama, yaitu terjadinya 

 
18 Harimurti Kridalaksana, Kamus Linguistik, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 

1995), hlm. 57. 
19 Abdul Chaer, Linguistik Umum, (Jakarta: PT RINEKA CIPTA, 2007), hlm. 102. 
20 Soeparno, Dasar-dasar Linguistik Umum, (Yogyakarta: Tiara Wacana Yogya, 2002), 

hlm. 79-80. 
21 Masnur, Muslich, Fonologi Bahasa Indonesia (Tinjauan Deskriptif Sistem Bunyi 

Bahasa Indonesia), (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2009), hlm.2 
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kesalahan gramatikal yang disebabkan oleh salah pengucapan dua bunyi yang 

mirip, seperti bunyi dalam satu kalimat yang artinya masing-masing tahu       

 Kedua, kesalahan tekanan suku kata dapat .ألم dan sangat menyakitkanعلم

menyebabkan masalah makna. Misalnya, kata "qa>tala" dengan tekanan pada 

suku kata pertama berarti "membunuh", tetapi kata "qati>la" dengan tekanan 

pada suku kata kedua berarti "yang dibunuh". Ketiga, ada ketidaksesuaian 

antara vokal panjang dan pendek; misalnya,  مطر [a] dengan vokal pendek yang 

artinya "hujan". Saat diucapkan dengan vokal panjang [a >], bunyinya berubah  

yang sudah berubah artinya menjadi “bandara”. Keempat, kesalahan intonasi 

dapat menyebabkan kesalahan makna. Misalnya, mengatakan  ياسلام 

"ekspresikan ketakjuban" dengan nada dasar berbeda dengan mengatakan 

"ekspresikan rasa penghinaan" dengan intonasi yang meninggi. Kelima, 

adanya kesalahpahaman yang disebabkan oleh penempatan penekanan yang 

tidak tepat pada komponen kalimat. Misalnya, عندي ما   jika penekananھذا 

ditempatkan pada " عن", ini menunjukkan "ini milikku", tetapi jika " ما", itu 

berarti "ini bukan milikku"22. 

Berdasarkan sumber-sumber tersebut, dapat disimpulkan bahwa 

fonologi adalah cabang linguistik yang menyelidiki, mempelajari, 

menganalisis, dan membahas urutan bunyi bahasa yang dihasilkan oleh alat 

bicara manusia dan fungsinya. Urutan bunyi bahasa dan cara menganalisisnya 

juga tercakup dalam fonologi. Fonem adalah satuan fonologi terkecil dan 

dilambangkan dengan simbol “//”. 

Fonologi adalah cabang linguistik yang mempelajari bunyi bahasa 

dalam kaitannya dengan fungsinya23. Dalam bahasa Arab, fonologi disebut 

juga dengan Makhorijul huruf. Makhorijul adalah bentuk jamak dari makhraj, 

 
22 Nasution,A.S.A. “Bunyi Bahasa, (Jakarta: UIN Jakarta Press. 2006). 
23 Masnur Muslich, Fonologi Bahasa…, hlm. 61. 
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yang berarti  tempat keluar. Huruf tersebut merupakan bentuk jamak dari harf, 

yang mengacu pada suara yang mempengaruhi makhraj. Jadi makharijul huruf  

adalah tempat atau lokasi di mana huruf hijaiyah terdengar ketika diucapkan. 

Makhraj Huruf juga merujuk pada letak bunyi huruf (tempat munculnya bunyi 

huruf), sehingga membedakan satu huruf dengan huruf lainnya.24 

Berdasarkan hal tersebut, dapat disimpulkan bahwa sebagai gambaran 

hubungan antara bunyi dan sumber bunyi sangat berkaitan erat, yang menjadi 

tataran fonologi. Pandangan fonologis dalam bahasa Arab juga dibahas dalam 

Makhorijul huruf.  

D. Fonologi Bahasa Arab 

Fonologi bahasa Arab merupakan salah satu bagian dari ilmu bahasa 

Arab yang mempelajari tentang bunyi bahasa sebagai fungsinya25. Dalam 

bahasa Arab, fonologi disebut juga dengan Makhorijul huruf. Makhorij adalah 

bentuk jamak dari makhraj, yang berarti tempat keluar. Huruf tersebut 

merupakan bentuk jamak dari harf, yang mengacu pada suara yang 

mempengaruhi makhraj. Jadi makharij al-harf adalah tempat atau tempat di 

mana huruf hijaiyah dibunyikan. 31 Makhraj Huruf juga mengacu pada letak 

bunyi huruf (tempat munculnya bunyi huruf), sehingga membedakan satu 

huruf dengan huruf lainnya.26 Berdasarkan hal tersebut, hubungan antara 

bunyi dan sumber bunyi dapat digambarkan sebagai bagian dari  tataran 

fonologi. Pandangan fonologis dalam bahasa Arab juga dibahas dalam  

makhorijul huruf. 

 
24 Nasrulloh, Lentera Qur’ani Cara Mudah Membaca Al-Qur’an & Memahami 

Keutamaanya, (Malang : UIN-Maliki Press, 2012), hlm. 9 
25 Harimurti Kridalaksana, Kamus Linguistik, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 

1995), hlm. 57. 
26 Nasrulloh, Lentera Qur’ani Cara Mudah Membaca Al-Qur’an & Memahami 

Keutamaanya, (Malang : UIN-Maliki Press, 2012), hlm. 9 
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Menurut pendapat yang termasyhur27, Makhraj huruf hijaiyah dapat 

ditemukan di 17 lokasi, yang dibagi menjadi lima kelompok (maudhi '). 

a) Maudhi' Jauf 

 Artinya : Letak makhraj dalam rongga mulut. (Jauf berarti "rongga" 

dalam bahasa Arab.) Ini berisi 1 (satu) makhraj, juga dikenal sebagai 

Makhraj-Jauf. 

b) Maudhi' Halq 

 Artinya : Letak makhraj di cekungan. (Halq berarti "penahanan" dalam 

bahasa Arab.) Berisi tiga (tiga) makhraj, masing-masing dinamai dengan: 

1) Aqshal Halq berarti (Tenggorokan bagian dalam) 

2) Washthal Halq (Tenggorokan bagian tengah). 

3) Adnal Halq adalah (Tenggorokan paling bawah). 

c) Maudhi' Lisan, 

Ini mengacu pada lokasi Makhraj di lidah. (Lisan artinya “lidah.”) Berisi 

sepuluh (sepuluh) Makhraj, masing-masing dinamai dengan: 

1) Langit-langit dan pangkal lidah. 

2) Tempatkan langit-langit mulut sedikit di depan pangkal lidah. 

3) Di tengah lidah, antara langit-langit dan lidah. 

4) Tepi lidah dengan geraham kiri atau kanan. 

5) Kepala lidah. 

6) Sedikit di depan kepala lidah. 

7) Tidak jauh dari Makhraj. 

8) Ujung lidah, dengan tendon di atas. 

9) Ujung lidah, dengan papan tendon di atasnya. 

 
27 A. Nawawi Ali, Pedoman Membaca Al-Qur’an (ilmu tajwid), (Jakarta: PT. 

Mutiara Sumber Widya, 2002), hlm.47. 
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10) Ujung lidah, dengan ujung gigi ke atas. 

d) Maudhi' Syafatain  

Berarti Tempat Makhraj, yang terletak di kedua bibir. (Syafatain 

diterjemahkan sebagai "dua bibir"). Berisi empat (empat) Makhraj, 

masing-masing dinamai dengan: 

1) Lidah menonjol di kedua sisi. 

2) Dua bibir bagian dalam perut. 

3) Bibir perut di bawah, ujung gigi di atas. 

4) Di antara dua bibir bawah perut. 

e) Maudhi' Khaisyum 

Artinya: Tempat Makhraj, yang terletak di pangkal hidung. (Khaisyum 

diterjemahkan sebagai "pangkal hidung"). 1 termasuk (satu) 

Makhraj juga dieja Makhraj Khaisyum. (Artinya: Makhraj pangkal 

hidung.)28 

Dalam pembelajaran membaca al-Quran menggunakan metode Asy-

Syafi’i, menjelaskan bahwa makhorijul al-huruf ada 17 yaitu:29 

Tabel 2. Makhorijul Al-Huruf 

No Makhraj Huruf 

1 Rongga mulut dan tenggorokan  َي  ـــِ  ,و ـــ   ,ا ـــ 

2  Tenggorokan bagian bawah  ء ه 

3 Tenggorokan bagian tengah ع ح 

4 Tenggorokan bagian atas غ خ 

5 Pangkal lidah paling belakang menempel langit-

langit bagian yang lunak 

 ق

6 Pangkal lidah paling belakang menempel langit-  ك

 
28 Ismail Tekan, Tajwid Al-Qur’anul Karim, (Jakarta: PT. Pustaka Al-Husna Baru, 2006), 

hlm. 23. 
29 Ya’la Abu Kurnaedi, Metode Asy-Syafi’i Ilmu Tajwid Praktis, ( Jakarta: Pustaka Imam 

Asy-Syafi’i, 2010), hlm. 19 
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langit antara bagian tulang atas dan bagian yang 

lunak  

7 Lidah bagian tengah pada posisi langit-langit 

bagian atas 

 ش ج  ي

8 Tepi lidah pada posisi gigi geraham atas ض 

9 Sisi bagian depan lidah mengenai 

gusi gigi depan 

 ل

10 Awal punggung ujung lidah pada posisi gusi 2 

gigi seri atas 

 ر

11 Ujung lidah mengenai gusi gigi seri ن 

12 Punggung ujung lidah pada posisi pangkal 2 gigi 

seri atas 

ط ت د   

13 Ujung lidah pada posisi 2 gigi seri bawah ز ص س 

14 Punggung ujung lidah pada posisi menempel di 

ujung gigi seri atas 

 ذ ظ ث 

15 Bibir  bawah bagian dalam pada posisi menempel 

pada 2 gigi seri atas  

 ف

16 Bertemunya kedua bibir dalam keadaan tertutup   ب م و 

17 Pangkal hidung bagian atas tempat keluarnya 

seluruh bunyi atau suara Ghunnah 

 م ن  

 

Menurut teori-teori tersebut, kaidah pengucapan fonem dalam bahasa 

Arab berbeda dengan bahasa Indonesia. Karena bahasa Arab menggunakan 

huruf hijaiyyah sedangkan bahasa indonesia menggunakan huruf abjad, maka 

pembelajaran bahasa Arab harus diadakan secara terpisah. Teori sebelumnya 

sangat relevan dengan penelitian fonologi bahasa Arab. 

Makhraj huruf ( )مخارج الحروف    dibagi menjadi 17 makhraj, tujuh belas 

makhraj ini kemudian diklasifikasikan ke dalam 5 kategori (maudi')30. 

 
30Anggota IKAPI(Ikatan Penerbit Indonesia) pelajaran tajwid praktis 
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a. Al-Jauf (الجوف)  merupakan  makhraj yang ditemukan di dalam rongga 

mulut  yang merupakan  salah satu makhraj muncul di tempat ini. Al-Jauf 

 merupakan rongga mulut yang didalamnya terdapat tiga huruf  (الجوف)

yang muncul dari makhraj ini yaitu: alif (أ) wau (و), ya (ي), yang 

keduanya merupakan sukun. 

b. Al-Halq     )الحلق( merupakan makhraj yang ditemukan pada tenggorokan. 

Dari tempat ini muncul tiga makhraj (مخرج) : 

الحلق   .1  Makhraj yang terletak pada dipangkal tenggorokan atau أقصى 

biasa  disebut dengan makhraj tenggorokan paling dalam. Huruf 

yang keluar pada makhraj ada dua yaitu   ء dan ح. 

الحلق .2  adalah makhraj yang terletak pada bagian tengah  وسط 

tenggorokan. Dari makhraj terdapat dua huruf yanbg keluar dari 

makhraj ini yaitu huruf  ع dan ح. 

 adalah makhraj yang terletak pada tenggorokan paling luar ادنى الحلق  .3

atau keluar dari ujung tenggorokan. Makhraj ini terdapat dua huruf 

yang keluar yaitu huruf  غ dan خ. 

c. Al-lisan (اللسان) merupakan makhraj yang terletak pada lidah. Pada 

makhraj ini terdapat sepuluh makhraj yang keluar dari makhraj lidah 

  .(اللسان)

1. Saat pangkal lidah bertemu dengan langit-langit atas muncyl huruf ( ق) 

makhraj ini juga disebut dengan فوق     اللسان  أقصى  yang artinya pangkal 

lidah sebelah atas. 

2. Pangkal lidah bertemu dengan langit-langit atas keluar huruf ( ك) 

sedikit di bawah atau maju dari makhraj (ق). Makhraj ini juga dikenal 

dengan kata  ََأقصى اللسان أسفل yang artinya pangkal lidah sebelah bawah. 

 
dan ringkas. jawa Barat No.020/JBA/95h.9 
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3. Bagian tengah lidah bertemu dengan langit-langit atas, dan bagian 

tengah lidah menempel (tidak menempel) ke langit-langit atas. Dari 

makhraj)' (inilah huruf jim(ج) ya'( ي) dan syin(ش). Makhraj ini 

terkenal dengan   وسط اللسان  

4. Tepi lidah bersentuhan dengan geraham kanan atau kiri. Beberapa 

orang percaya bahwa tepi pangkal lidah dengan geraham kanan atau 

kiri memanjang ke depan keluar huruf dlad(ظ). 

5. Ujung lidah bersentuhan dengan langit-langit yang berlawanan. Pada 

makhraj ini keluar  huruf (ل) 

6. Ujung lidah bertemu dengan langit-langit di seberang makhraj lam, 

sedikit bergeser ke bawah. biasanya disebut pula bahwa makhraj ini 

hanya menggerakkan ujung lidah ke depan sedikit dari posisi makhraj 

lam. Huruf nun(ن) diturunkan dari makhraj ini. 

7. Mirip dengan makhraj nun, tetapi masuk di belakang lidah dan tidak 

menyentuh langit-langit, yang keluar adalah huruf (ر). 

8. Ujung lidah bertemu dengan pangkal gigi seri atas. Dari makhraj ini 

berasal  keluar  huruf ta(ت), tha(ط), dan dal(د). 

9. Ujung lidah dan ujung gigi seri atas menyatu. Huruf dzal(ذ), zha(ز), 

dan tsa(ث) diturunkan dari makhraj ini. 

10. Ujung lidah bertemu dengan ujung gigi seri bawah. berasal dari 

Makhraj ini menghasilkan huruf shad(ص),zal(ز), dan sin(س)31. 

d. Ash syafatain (الشفتين) adalah makhraj huruf yang ditemukan di dua 

tempat. bibir. Dua makhraj muncul dari lokasi ini. Ash-syafatain 

diterjemahkan sebagai "dua bibir." Makhraj ini menghasilkan empat 

huruf, yaitu fa(ف), mim(م), ba(ب), dan wau(و). 

 
31 Ibid, hlm. 10 
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Pada makhraj Ash syafatain (الشفتين)  ini terdapat dua mahraj yaitu: 

1.  Perut bibir bawah atau bagian tengah bibir bawah disatukan dengan 

ujung gigi atas makhraj ini menghasilkan huruf fa(ف). 

2. Gabungkan bibir atas dan bawah; huruf mim(م) dan ba(ب) akan 

muncul jika kedua bibir dirapatkan  زDan jika Anda membukanya, 

huruf wau(و) akan keluar. 

e. Al-khaisyum(الخيشوم )yang merupakan makhraj huruf-huruf di bawah 

hidung. Satu makhraj muncul dari lokasi ini. Al-khaisyum (Artinya, 

pangkal hidung dari makhraj ini keluar satu makhraj.) Secara khusus 

yakni al-gunnah. Setidaknya ada empat lokasi di mana berisi suara 

mendengung yaitu: 

1. Ketika membaca ghunnah musyaddadah (  مشد دة  yakni seperti (غنة 

bacaan sengau pada huruf mim (  م) dan nun (  ن). 

2. Ketika membaca kata yang hukum bacaan idgham bi ghunnah 

3. Ketika membaca kata yang hukum bacaan ikhfa 

4. Ketika membaca kata yang merupakan hukum bacaan  iqlab32. 

Penjelasan di atas terkait dengan makharijul huruf dapat 

disimpulkan bahwa makharijul huruf terbagi menjadi lima bagian yaitu : 

Al-halq (Tenggorokan), al-lisan (lidah), as-syafatain (dua bibir), al-jauf 

(rongga mulut), dan al-khaisyum (pangkal hidung) setiap huruf-huruf  

hijaiyyah memiliki makhraj yang berbeda-beda dengan banyak latihan 

dan mempelajari setiap makhrajnya akan memudahkan ketika membaca 

teks bahasa Arab begitu juga ketika berbicara bahasa Arab utamanya 

ketika membaca al-qur’an perlu pemahaman makhraj yang  hrus bagus 

sesuai dengan hukum-hukum tajwid. 

 
32 Ibid, hlm.9 
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E. Kerangka Konseptual 

Pembelajaran bahasa Arab secara umum terdiri dari empat komponen 

kemampuan yang harus dimiliki Santri. Salah satunya adalah kemampuan 

membaca (maharah al-qira’ah), yang merupakan kemampuan yang paling 

sulit. Tentu saja proses belajar mengajar di sekolah pada umumnya tidak 

selalu berjalan dengan baik. Santri di kelas X MA Pondok Pesantren Puteri 

Ummul Mukminin Makassar, seperti halnya di kelas lain, mengalami 

kesulitan dalam melafalkan fonem ketika mempelajari keterampilan membaca 

teks bahasa Arab. Karena huruf hijaiah sudah dipelajari di kelas sebelumnya, 

maka santri di kelas X seharusnya sudah mengetahui atau bisa melafalkan 

bunyi huruf dengan baik dan benar. Karena ketidakmampuan dan 

ketidakcocokan pengucapan, kebiasaan membaca Santri berubah, 

mengakibatkan banyak masalah makna yang dihasilkan oleh kesalahan 

pengucapan huruf. 

Setiap huruf dalam bahasa Arab harus memiliki suara yang berbeda. 

Huruf makhraj atau disebut juga dengan makharijul huruf. Makharijul huruf 

ini kita ketahui dibagi menjadi lima bagian yaitu: al-halq (tenggorokan) yang 

terdiri dari huruf ح خ ع غ ه ء, al-lisan (Lidah) yang terdiri dari huruf   ق ك ض ج

 ,م و ب   asy-syafataan (bibir) terdiri dari huruf ,ش ي ر ن ل ت د ط ث ذ ظ س ز ص

al-jauf (rongga mulut) terdiri dari huruf     ْو يْ  ا   dan al- khaisyum (pangkal 

hidung) terdiri dari huruf nun sukun atau tanwin ketika diidghom 

bighunnahkan, atau diikhfa‟kan, atau diiqlabkan, mim sukun yang 

diidghomkan pada / م/ dan diikhfa‟kan pada /ب/. 

Dengan demikian, jenis kesalahan dan faktor penyebab kesalahan 

ketika Santri membaca teks bahasa Arab akan diketahui sebagai hasil analisis, 

dan hasilnya akan digunakan untuk memperbaiki pengajaran bahasa dan 
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menjadi umpan balik yang sangat berharga untuk mengevaluasi dan 

merencanakan penyusunan materi pembelajaran bahasa Arab. dan strategi. 

Alur kerangka pemikiran dalam penelitian ini dapat dijelaskan dalam bagan 

berdasarkan uraian di atas. 

F. Bentuk-Bentuk Kesalahan Fonologi 

Ramlah membagi proses perubahan fonem menjadi tiga tahap, yaitu 

proses penambahan fonem, proses perubahan fonem, dan proses kehilangan 

fonem33. 

Kesalahan berbahasa pada aspek fonologis disarankan untuk 

diklasifikasikan sebagai berikut: perubahan, penghilangan, dan penambahan 

fonem menurut Setyawati34.  

Sedangkan menurut Elyhawiyati dalam Nuraini untuk menentukan 

kesalahan fonologi dibagi menjadi beberapa bentuk yaitu: 

1) Kesalahan pengucapan kata (pronunciation) adalah kesalahan pengucapan 

bunyi kata yang tidak mengikuti kaidah pengucapan yang benar. Hal ini dapat 

disebabkan oleh ketidakmampuan pembaca dalam melafalkan huruf-huruf 

penyusun kata dengan benar. Alasan lain adalah bahwa pembicara tidak 

mengerti apa yang dikatakan. 

2) Kesalahan penghilangan adalah ketidaktepatan pembaca dalam membaca 

suatu kata atau kalimat sebagai akibat dari hilangnya atau tidak terbacanya 

suatu huruf atau suku kata, yang ditunjukkan dengan tidak terbacanya suatu 

item yang seharusnya ada. Hal ini dapat disebabkan oleh ketidakmampuan 

pembaca dalam melafalkan huruf-huruf penyusun kata dengan benar. Alasan 

lainnya adalah penutur terburu-buru dalam mengucapkan kalimat, sehingga 

 
33 Ramlan.. Morfologi Suatu Tinjauan Deskriptif. (Yogyakarta: CV. Karyono. 2001),h.83 
34 Setyawati, Nanik. Analisis Kesalahan Berbahasa Indonesia. 

(Surakarta: Yuma Pustaka 2010).h.23 
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terjadi kelalaian. 

3) Dalam latihan membaca, kesalahan pembalikan mengacu pada membaca 

dari kiri ke kanan atau mengganti huruf. Ketidaktepatan pembaca dalam 

melafalkan huruf-huruf yang membentuk kata menjadi penyebabnya. 

4) Kesalahan penyisipan atau penambahan yang dimaksud adalah penambahan 

suku kata penutur, kurangnya ketepatan, ketidakmampuan, dan kurangnya 

pemahaman pembaca dalam memahami makna kata dalam kalimat ketika 

berbicara35. 

G. Faktor yang Mempengaruhi Kesalahan Fonologi 

Pada hakikatnya tujuan pembelajaran ialah untuk mencapai hasil 

belajar sesuai dengan yang diharapkan yakni mendapatkan hasil yang 

maksimal. Namun ketika harapan tidak sesuai  dilapangan dengan yang 

seharusnya yakni Santri belum mampu menerima secara keseluruhan materi 

yang disampaikan dan belum bisa dipraktekkan dengan baik. Maka hal ini 

terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi kesalahan fonologi dalam 

berbahasa. Menurut Alwi, Manusia berkomunikasi satu sama lain pada tingkat 

fonologis dengan menulis dan berbicara. Ketika komunikasi dilakukan melalui 

tulisan, tidak diperlukan alat lisan. Sebaliknya, ketika berkomunikasi secara 

lisan, alat bicara sangat penting dalam hal ini ilmu fonologi. Sesuai dengan 

ilmu fonologi bahasa Arab terdapat berbagai macam peristiwa bahasa yang 

akan terjadi pada saat berbicara atau bercakap seperti, Asimilasi dan 

penghilangan bunyi bahasa.36.  

 Menurut Kridalaksana, Peristiwa bahasa terjadi sebagai akibat 

pengungkapan bahasa, dengan peristiwa bahasa akan ditemukan beberapa 

 
35 Nuraini. Kesalahan Pelafalan Bahasa Jawa. Makalah, 2012 
36 Alwi, H., Dardjowidjojo, S., Lapoliwa, H. & Moeliono, A. M.. Tata Bahasa Baku 

Bahasa Indonesia. (Jakarta: Pusat Bahasa dan Balai Pustaka, 2010), h.56 
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perubahan, pergeseran dan penghilangan bunyi kata. mulai dari tataran bahasa 

Arab yang terkecil sampai yang terbesar. Hal ini juga berlaku pada fonologi 

yaitu peristiwa bahasa Asimilasi merupakan proses pengujaran yang terjadi 

saling berpengaruh antara bunyi yang satu dengan bunyi yang lain yang saling 

berdampingan. Dengan demikian proses perubahan bunyi yang 

mengakibatkan satu atau hampir sama dengan bunyi lain didekatnya. 37  

 Kesalahan antar bahasa merupakan efek atau interferensi bahasa sumber 

(BI) pada B2. Interlingualisme muncul sebagai akibat dari interferensi bahasa 

pertama atau bahasa ibu. Pengalihan bahasa ibu ke bahasa sasaran, yang dapat 

positif jika sistem bahasa ibu sebanding dengan bahasa sasaran dan negatif 

jika sistem bahasa ibu berbeda dengan bahasa sasaran, menimbulkan 

interlingual (efek bahasa pertama/B1). 

 Kesalahan bahasa memiliki dua penyebab utama: interlingual dan 

intralingual. Kesalahan yang bersifat interlingual menandakan bahwa dua 

bahasa telah bersentuhan satu sama lain. Perpindahan akan terjadi ketika dua 

bahasa bersentuhan. Seperti disebutkan sebelumnya dalam pendahuluan, 

transfer positif terjadi ketika dua sistem bahasa yang kebetulan memiliki 

sistem yang sama memfasilitasi pembelajaran bahasa kedua. Sebaliknya, 

transfer negatif terjadi ketika kedua sistem bahasa tidak sama namun masih 

menimbulkan kesulitan bagi pembelajar 

Kesalahan intralingual adalah jenis kesalahan kedua. Ketika kesalahan 

berasal dari sumber intralingual, kesalahan pembelajar adalah akibat dari 

kerumitan sistem. Sangat mudah bagi pembelajar untuk menyatakan, 

"Pekerjaan itu adalah merupakan pekerjaan yang sia-sia," karena 

ketidaktahuannya. Karena istilah adalah dan merupakan dalam pernyataannya 

 
37 Kridalaksana, Harimurti. Kamus Linguistik (Cet Kelima. Jakarta: Gramedia Pustaka 

Utama, 2010) 
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sama, maka kalimat tersebut melanggar norma bahasa Indonesia. Jadi 

manfaatkan saja salah satunya. Bentuk ini tidak tepat, namun bagi pembelajar 

bahasa Indonesia  diterima sebagai bentuk yang tepat. Ketidakakuratan ini 

terjadi karena rumitnya sistem, dan bukan karena dampak dari sistem. 

 Kesulitan belajar, khususnya dalam kemampuan membaca, merupakan 

bagian normal dari proses belajar. Akibatnya, faktor-faktor yang 

mempengaruhi kesulitan belajar juga dapat dipertimbangkan untuk 

mempengaruhi kesalahan fonologi dalam membaca teks bahasa Arab. Dari 

uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa sumber atau penyebab kesalahan 

bahasa adalah bahasa itu sendiri (intrabahasa) atau kesalahan yang berasal dari 

luar bahasa (antarbahasa) dan adanya faktor bahasa ibu yang sangat melekat 

pada diri Santri. 

H. Kemahiran Berbahasa  

Kemampuan berkomunikasi dengan jelas merupakan tujuan dari 

kompetensi berbahasa. Penggunaan bahasa yang tepat merupakan hal yang 

sangat penting dalam masyarakat terutama dalam aspek kompetensi berbahasa 

yang paling krusial,yaitu dalam kelancaran Santri mengucapkan huruf dan 

kalimat dalam proses pembelajaran bahasa38.  

Keterampilan berbahasa terbagi menjadi empat bagian yaitu: 

Keterampilan berbicara (maha >ratul kala>m), keterampilan mendengar 

(maha>ratul istima’), keterampilan membaca (maha>ratul qira>’ah), dan 

keterampilan menulis (maha>ratul kita>bah). Dari keempat keterampilan inilah 

yang akan memberikan kemahiran Santriwati dalam mempelajari bahasa 

Arab dengan baik. 

 
38 Gorys Keraf, Komposisi, (Flores: Penerbit Nusa Indah, 1993), hlm 10 
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I. Membaca (Mah>ratul Qira>’ah) 

 Membaca merupakan suatu proses yang dilakukan oleh pembaca 

untuk memahami pesan yang ingin disampaikan penulis melalui penggunaan 

kata-kata dan bahasa tulis39. 

Anderson berpendapat bahwa membaca adalah suatu proses di mana 

pengetahuan awal pembaca dan informasi dari teks digabungkan untuk 

menciptakan makna. Beberapa ahli bahasa percaya bahwa membaca adalah 

kemampuan untuk menerjemahkan simbol-simbol tertulis dari bacaan lisan ke 

bacaan tertulis melalui penggunaan fonik (fonik adalah cara mengajar 

membaca, berbicara, dan mengeja berdasarkan interpretasi fonetik dari ejaan 

umum). 

Saat kita membaca, mata kita akan menangkap kata dan pikiran kita 

akan menghubungkan maknanya. Makna kata berdampak pada bagaimana 

kalimat, klausa, dan frasa yang dipahami, dan pada akhirnya bagaimana 

keseluruhan teks bisa dipahami. Membaca juga akan meningkatkan 

pemahaman bacaan secara keseluruhan dengan menghubungkan pemahaman 

sebelumnya, seperti gagasan dari bacaan tentang bentuk kata, pola kalimat, 

idiom, dan lain sebagainya. Selain iru membaca merupakan aktivitas yang 

kompleks sebagai hasil pengolahan informasi yang dibaca secara simultan 

oleh pikiran. 

Menurut definisi yang diberikan diatas, dapat disimpulkan bahwa 

membaca adalah proses menerjemahkan kode-kode tertulis menjadi informasi 

 
39 Henry Guntur Tarigan, Membaca: Sebagai Suatu Keterampilan Berbahasa, 

(Bandung: Angkasa, 1979), hlm.7. 
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yang dapat dipahami oleh pembaca secara langsung atau dikomunikasikan 

secara lisan. 

J. Jenis-Jenis Membaca 

Ada dua cara ketika membaca yaitu dengan suara keras atau tanpa 

suara. Ada dua jenis membaca nyaring: (a) membaca komprehensif, disebut 

juga membaca survei, skimming, dan membaca dangkal; dan (b) membaca 

intensif, disebut juga membaca tinjauan isi dan membaca telaah bahasa. 

Membaca perseptif, membaca pemahaman, membaca kritis, dan konsep 

membaca semuanya termasuk dalam tinjauan isi bacaan. Kajian membaca 

bahasa meliputi membaca bahasa dan membaca sastra. Survei membaca 

merupakan salah satu cara untuk dengan cepat mengidentifikasi isi bacaan 

yang perlu dibaca secara mendalam. Pengecekan judul, daftar isi, abstrak, 

kesimpulan, indeks, dan lampiran merupakan contoh kegiatan membaca 

survei. Membaca sambil bergantung pada kecepatan gerak mata dengan 

tujuan yang cepat40 

K. Membaca Teks Bahasa Arab 

1. Hakekat Membaca 

Membaca adalah sesuatu yang harus bisa dilakukan setiap orang 

karena sangat penting untuk kelangsungan hidup manusia di era modern. 

Membaca adalah keterampilan yang harus dipelajari untuk 

mempromosikan kelangsungan hidup pengetahuan, dan komunikasi 

dipandang sebagai aspek penting dari keberadaannya41. Membaca adalah 

 
40 Tarigan, H. G. (2008). Berbicara Sebagai Suatu Keterampilan Berbahasa. Bandung: 

Angkasa 
41 Tarigan, Henry Guntur. 1979. Membaca: Sebagai Suatu Keterampilan 

Berbahasa.Bandung: Angkasa. 



35 
 

 
 

proses dimana pembaca memperoleh pesan yang ingin diungkapkan 

penulis melalui bahasa. Oleh karena itu aktivitas aktif pembaca untuk 

mencocokkan setiap tanda baca  dari informasi yang didapatkan dari 

penulis. 

Peneliti sepakat sesuai informasi di atas bahwa proses yang 

dilakukan atau digunakan oleh pembaca yaitu untuk memngetahui pesan 

yang ingin disampaikan oleh penulis sehingga komunikasi bisa berjalan 

dengan lancar dan informasinya satu arah yakni pembaca dan penulis. 

2. Membaca Teks Bahasa Arab 

Membaca (al-qirah) adalah proses dimana pembaca memperoleh 

pesan yang ingin disampaikan oleh penulis melalui media kata-kata/bahasa 

lisan. Proses membaca dimulai dengan menginterpretasikan simbol-simbol 

bahasa yang disepakati yang menunjukkan suatu makna, sehingga 

informasi dapat diperoleh kembali melalui proses interpretasi. 

Tulisan Arab harus dibaca dengan baik karena bahasa Arab 

memiliki pedoman pengucapan tertentu untuk huruf hijaiah yang harus 

diikuti oleh bahasa Arab. Kemampuan membaca dalam bahasa Arab, 

seperti bahasa lainnya, meliputi membaca nyaring dan dalam hati. Yang 

penting adalah bahwa dalam bahasa Arab  harus memperhatikan 

perbedaan setiap hurufnya. 

Untuk dapat membaca nyaring, mereka yang mempelajarinya 

(selain orang Arab) terlebih dahulu harus banyak belajar linguistik, 

dimulai dengan fonem dalam kajian fonologis, yang menyelidiki 

bagaimana bunyi dalam bahasa Arab, dan nahwu untuk mempelajari cara 

mengubah baris setiap kata. Untuk menyatukan setiap kata dalam bahasa 

Arab. Selanjutnya, pemahaman teks dapat dipelajari setelah mampu 
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membaca menurut norma membaca yang benar. 
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Bagan 1. Kerangka Pikir 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pembelajaran Bahasa Arab 

Keterampilan Membaca 

Tesk Bahasa Bahasa Arab 

Kesalahan dalam Membaca Teks 

Bahasa Arab 
Pelafalan Makharijul Huruf 

Al-Halq (Tenggorokan) 

Al-Jauf (Rongga Mulut 

dan Tenggorokan 

Al-Lisan (Lidah) 

Asy-Syafatain (Bibir) 

Al-Khaisyum (Pangkal 

Hidung) 

Analisis Kesalahan 

Bentuk Kesalahan  

Fonologi 

Faktor Penyebab Terjadinya 

Kesalahan Fonologi 

Penghilangan 

Perubahan 

Penambahan 

Pembalikan 

Interlingual 

Penyamarataan Bahasa 

Transfer Bahasa 

Bentuk dan Penyebab Kesalahan  Fonologi 

dalam Membaca Teks Bahasa Arab  
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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

A. Jenis dan Lokasi Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

Saat melakukan penelitian, perlu dikembangkan strategi untuk 

mengatasi masalah yang diselidiki, yang kemudian dapat dibuktikan 

kebenarannya dengan menggunakan data yang dikumpulkan. Peneliti 

mengambil jenis penelitian dan melakukan studi deskriptif dalam hal ini. 

Karena penelitian dilakukan dalam menanggapi peristiwa yang ada dan 

situasi sekarang, pendekatan penelitian dipilih. Penelitian ini 

menggunakan desain penelitian kualitatif, dengan aplikasi deskriptif, 

artinya data yang dikumpulkan berupa kata-kata berupa kutipan. Penelitian 

kualitatif mengkaji suatu objek, keadaan, gagasan, atau sekelompok 

peristiwa yang sedang terjadi.42 

Dengan demikian tujuan penelitian ini adalah untuk 

mengkarakterisasi, mendeskripsikan kesalahan fonologis yang dilakukan 

Santri ketika membaca teks bahasa Arab, baik dari segi bentuk 

kesalahannya maupun variabel penyebabnya. 

2. Lokasi Penelitian  

Lokasi ataupun tempat penelitian adalah lokasi dari sebuah 

penelitian, yang merupakan tempat di mana penelitian akan dilakukan. 

Lokasi penelitian juga diartikan sebagai setting atau konteks dari sebuah 

penelitian.43 Lokasi penelitian ini yaitu Pondok Pesantren Puteri Ummul 

Mukminin Makassar yang terletak di Jalan K.H. Jabbar Asyiri Kel. Pai  

Kecamatan Biringkanaya Kota Makassar Provinsi Sulawesi Selatan. 

 
42 Nazir, Moh, Metodologi Penelitian. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1998.), h. 63 
43Afrizal, Metode Penelitian Kualitatif (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014) h. 128  
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Menurut UUD No 18 tahun 2019 pasal 23 tentang pesantren nonformal, 

Ummul Mukminin termasuk pendidikan pesantren jalur nonformal yang 

diselenggarakan secara berjenjang dan terakreditasi, kemudian dapat 

menerbitkan syahadah atau ijazah sebagai tanda kelulusan dan dapat 

diakui sama dengan pendidikan formal pada jenjang tertentu setelah 

dinyatakan lulus. Pertimbangan bahwasanya pada hasil observasi di 

Pondok Pesantren Puteri Ummul Mukminin Makassar diperoleh informasi 

bahwasanya Santri masih belum terampil dalam membaca teks bahasa 

Arab khususnya dalam menyebutkan huruf-huruf yang terdapat dalam teks 

bahasa Arab tersebut sehingga Pondok Pesantren Puteri Ummul Mukminin 

Makassar dijadikan sebagai tempat penelitian. 

 

B. Pendekatan Penelitian  

Dilihat dari jenis penelitiannya, pendekatan penelitian yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif bersifat 

deskriptif dimana data yang kita kumpulkan berupa kata-kata atau gambar 

daripada data berupa angka-angka.44 Penelitian kualitatif adalah penelitian 

yang bertujuan untuk memahami fenomena yang dialami oleh subjek 

penelitian, secara deskriptif berupa kata-kata atau bahasa, dalam konteks 

alamiah yang khusus dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah.45 

Pendekatan kualitatif menurut pendapat para ahli adalah penelitian 

yang berusaha menggambarkan peristiwa yang dialami oleh subjek yang akan 

diteliti. Data yang kami peroleh mengenai jenis-jenis kesalahan dalam 

membaca teks bahasa Arab pada Santri kelas X Pondok Pesantren Puteri 

 
44 Emzir, Metodologi Penelitian Kualitatif Analisis Data (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 

2010), h. 3. 
45 Lexy J Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif (Edisi Revisi; Bandung: PT. Remaja 

Rosda Karya, 2007), h. 6. 
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Ummul Mukminin Makassar dideskripsikan dengan menggunakan teknik 

kualitatif dalam penelitian ini. 

 

C. Jenis dan Sumber Data 

Semua fakta dan statistik yang dapat dimanfaatkan untuk 

menyusun informasi disebut sebagai data.46 Adapun data dalam penelitian 

ini adalah data lisan berupa kesalahan fonologi dalam membaca teks 

bahasa Arab yang dilakukan ketika Santri sedang membaca. Data yang 

diperoleh melalui praktek langsung dan berupa rekaman suara langsung 

dari 30 Santri yang diambil secara acak dari keseluruhan Santri kelas X 

MA Pondok Pesantren Puteri Ummul Mukminin yang berjumlah 90 orang. 

Dalam penelitian, faktor yang paling penting adalah sumber data. 

Pencatatan sumber data dari wawancara atau observasi yang merupakan hasil 

gabungan dari kegiatan melihat, mendengar, dan bertanya disebut sebagai 

sumber data.47 Adapun sumber data dalam penelitian adalah teks bahasa Arab 

yang berupa percakapan yang sering digunakan Santri dalam kehidupan 

sehari-hari ditambah dengan berbagai kosakata dan kalimat-kalimat pendek 

yang telah dipelajari sebelumnya. 

D. Metode Pengumpulan Data  

Peneliti dapat memanfaatkan metode pengumpulan data untuk 

mengumpulkan data dengan menggunakan berbagai pendekatan dan 

metodologi.48 Teknik dokumentasi, teknik observasi partisipan, dan 

wawancara merupakan pendekatan pengumpulan data yang digunakan peneliti 

dalam penelitian ini. 

 
46 Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek (Edisi V. Jakarta: Rineka 

Cipta, 2002). 
47 Moleong, Lexy J, Metode Penelitian Kualitatif. (Bandung: PT. 

Remaja Rosdakarya,2001),h. 11 

48 Riduwan, Metode dan Teknik Menyusun Tesis (Cet. IX; Bandung: Alfabeta, 2013), hal. 

97. 
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1. Observasi 

Penelitian ini menggunakan teknik Observasi. Teknik dalam 

penelitian ini digunakan untuk mengumpulkan data dengan melakukan 

diskusi langsung dengan guru mata pelajaran bahasa Arab dengan tujuan 

untuk memberikan informasi mengenai proses pembelajaran Santri 

khususnya pembelajaran bahasa Arab. Observasi ini juga sebagai 

informasi awal untuk melihat situasi dan kondisi di lokasi penelitian. 

2. Teknik Observasi Partrisipan  

Teknik observasi adalah pemusatan perhatian pada suatu gejala, 

peristiwa, atau hal dengan tujuan untuk memahaminya, mengungkap 

variabel-variabel yang mendasarinya, dan menentukan kaidah-kaidah yang 

mengaturnya.49 Observasi partisipan digunakan dalam observasi ini. 

Karena peneliti terlibat langsung dalam kegiatan subjek yang diamati, 

maka teknik ini digunakan. Pada pembelajaran membaca teks bahasa 

Arab, peneliti mengamati dan mencatat secara detail bentuk kesalahan 

yang terjadi  di Pondok Pesantren Puteri Ummul Mukminin. 

3. Wawancara  

Wawancara merupakan salah satu metode pengumpulan data 

penelitian adalah dengan melakukan wawancara. Teknik wawancara yang 

digunakan adalah wawancara bebas terbimbing, dimana peneliti 

mempersiapkan pertanyaan-pertanyaan esensial terlebih dahulu agar sesi 

tidak melenceng dari pedoman yang telah ditetapkan. Wawancara 

dilakukan dengan kepala madrasah, guru bahasa Arab, dan Santri kelas X 

MA Pondok Pesantren Puteri Ummul Mukminin. Wawancara dengan 

 
49 Emzir, Metodologi Penelitian Kualitatif Analisis Data (Jakarta.: Raja Grafindo Persada, 

2010), h. 38. 
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kepala madrasah untuk mengetahui keadaan, sarana, dan prasarana di 

sekolah. Sementara itu, bekerja sama dengan guru bahasa Arab untuk 

mengumpulkan informasi dan mengetahui kemampuan membaca Santri 

kelas X. Kemudian ada wawancara dengan Santri kelas X tentang belajar 

bahasa Arab dan faktor adanya kesalahan fonologis saat membaca teks 

sastra Arab. 

E. Instrumen Penelitian  

Instrumen adalah alat atau fasilitas yang mungkin peneliti gunakan 

untuk mengumpulkan data agar penelitian lebih mudah untuk 

diselesaikan.50 Instrumen peneliti dalam penelitian ini adalah dirinya 

sendiri, sebagaimana para ahli telah menyatakan bahwa dalam penelitian 

kualitatif, alat atau instrumen utama pengumpulan data adalah manusia, 

yaitu peneliti itu sendiri atau orang lain yang dapat membantu peneliti.51 

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan alat bantu buku dan pulpen 

untuk mencatat tuturan yang terjadi dan menentukan bagaimana fonem-

fonem tertentu diucapkan sehingga tidak hanya cukup mendengarkan 

bunyi-bunyi yang diucapkan Santri, tetapi juga mengamati bagaimana 

bunyi-bunyi huruf ketika Santri membaca teks bahasa Arab. Kemudian 

instrumen yang kedua ialah menggunakan handphone untuk merekam 

audio pada saat proses membaca teks bahasa Arab dengan tujuan peneliti 

bisa memutar kembali audio yang telah direkam ketika terdapat hal yang 

belum lengkap dalam penelitian. 

 

 
50 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik, h. 203. 

51 Afrizal, Metode Penelitian Kualitatif,  h. 134 
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F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data 

Kegiatan yang tak kalah utama setelah memperoleh data yang 

peneliti butuhkan  dalam penelitian ini selanjutnya data tersebut diolah dan 

dianalisis menggunakan teknik analisis deskriptif kualitatif. Analisis ini 

menggunakan langkah sebagai berikut: 

1. Mengumpulkan semua kesalahan yang terdapat dalam pembacaan teks 

bahasa Arab 

2. Mengelompokkan data kesalahan, peneliti berfokus dan 

mengidentifikasi kesalahan fonologi berdasarkan letak huruf hijaiah 

saat dibunyikan (huruf makharijul), yang meliputi: al-jauf (rongga 

mulut), al-halq (tenggorokan), al -lisan (lidah), ash-syafataan (bibir), 

dan al-khaisyum (pangkal hidung).  

3. Mengklasifikasikan kesalahan berdasarkan kategori kesalahan 

fonologi, yang meliputi penghilangan fonem, penambahan fonem, 

perubahan fonem, dan pembalikan.  

4. Peneliti berusaha mengungkap asal-usul kesalahan, baik kesalahan 

yang disebabkan oleh pengaruh dari bahasa pertama (kesalahan 

antarbahasa) atau kesalahan yang disebabkan oleh generalisasi yang 

berlebihan dari aturan bahasa yang diteliti (kesalahan generalisasi yang 

berlebihan) (kesalahan intralingual). 

5. Menyimpulkan temuan analisis data pada kesalahan yang terdeteksi. 

 

G. Pengujian Keabsahan Data 

Validitas data dalam penelitian kualitatif merupakan komponen 

penting dalam menentukan tingkat kepercayaan terhadap temuan 

penelitian. Apabila data dikumpulkan dengan menggunakan prosedur 

triangulasi, maka data yang diperoleh adalah sah dan dapat 



41 
 

 
 

dipertanggungjawabkan. Data Penelitian ini divalidasi oleh Seorang guru 

bahasa Arab. Menurut Sugiyono Triangulasi diartikan sebagai teknik 

pengumpulan data yang menggabungkan data dari beragam teknik 

pengumpulan data dan sumber data yang ada,52Untuk menghasilkan hasil  

penelitian yang andal dan akuntabel, peneliti menggabungkan data dengan 

mengintegrasikan metode observasi, Observasi Partisipan, dan catatan 

lapangan, serta wawancara. 

Bagan 2: Trianggulasi Teknik Sugiyono 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 
52 Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan 

R&D. (Bandung: Alfabeta, 2013) 

Sumber 

Data Sama 

Observasi 

Observasi Partisipan  

Catatan Lapangan  

Wawancara 
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BAB IV 

PEMBAHASAN 

Berdasarkan observasi pertama, diketahui bahwa Santri kelas X 

mengalami kesulitan dalam membaca teks bahasa Arab. Kesalahan dan kesulitan 

siswa dalam membaca teks bahasa Arab disebabkan karena adanya pengucapan 

huruf Hijaiyah yang kurang tepat dan tidak sesuai dengan huruf tersebut ketika 

keluar saat diucapkan. Kesalahan kesalahan tersebut di dijelaskan sebagai berikut. 

Membaca teks Bahasa Arab siswa sering salah melafalkan huruf hijayiah 

yang muncul dari makharijul al-halq. Huruf-huruf ini termasuk konsonan glottal 

seperti [h], konsonan faring seperti [„] dan [], dan konsonan dorso-velar seperti 

[gh] dan [kh]. Kesalahan berikutnya adalah ketika membaca tulisan Arab, huruf 

hijaiah yang muncul dari makharijul al-lisan memiliki bunyi yang hampir sama, 

yaitu bunyi konsonan dorso-ovular [q], konsonan apico-palatal [sy], konsonan 

apico-alveolar adalah [s}], dan konsonan apico-interdental [Z |]. 

Demikian pula kesalahan, pada bunyi vokal panjang, seperti [a <], terjadi 

jika huruf dengan vokal fathah bertemu dengan sukun alif, dan vokal panjang, 

seperti [i<] terjadi jika huruf dengan vokal kasrah bertemu dengan sukun ya,. 

Ketika mengucapkan huruf hijaiah yang muncul ialah . Al-halq (tenggorokan), Al-

lisan (lidah), Al-jauf (rongga mulut), Asy-Syafataan (bibir), dan Al-khaisyum 

(pangkal hidung) ini merupakan lima bagian yang menghasilkan bunyi ketika 

mengucapkan huruf hijaiyah. 

Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa makharijul al-halq, makharijul 

al-lisan, dan makharijul al-jauf mengandung kesalahan dan kesulitan pengucapan 

bunyi huruf hijaiah berdasarkan makharijul hurufnya ketika membaca teks Arab. 

Sedangkan untuk Makhrijul Ash-Syafatain dan Makhrijul Al-Khaisyum tidak 
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didapatkan seperti Bunyi [f], [b], dan [m] karena huruf tersebut lebih mudah 

diucapkan. Untuk makharijul asy-syafatain merupakan huruf yang sering 

dijumpai dalam bahasa Indonesia. Selain itu, huruf hijaiyah juga muncul dari 

Makhrijul Al-Khaisyum memiliki bunyi huruf yang diterapkan dalam ilmu tajwid, 

sehingga ketika kata atau kalimat bahasa Arab disebutkan secara lisan, maka ilmu 

tajwid tidak berlaku. Seseerti huruf-huruf yang diidghomkan, dighunnahkan dan 

diikhfa'kan  begitupun hukum bacaam iqlab. 

Oleh karena itu, dapat dipahami bahwa ada tiga tujuan peneliti dari 

penelitian ini, yaitu jenis kesalahan fonologis dan penyebab kesalahan fonologis 

apa saja serta usaha yang dilakukan untuk meminimalisir  kesalahan pada 

keterampilan membaca teks bahasa Arab Santri kelas X MA Pondok Pesantren 

Puteri Ummul Mukminin Makassar, telah dikemukakan pada bab pertama. 

Dengan demikian untuk mencapai tujuan penelitian ini maka Peneliti membagikan 

gambaran sebagai hasilnya, seperti yang ditunjukkan di bawah ini. 

A. Bentuk-Bentuk Kesalahan Fonologi dalam Membaca Teks Bahasa Arab 

Proses belajar mengajar di sekolah pada umumnya tidak selalu berjalan 

sesuai rencana. Kesalahan pengucapan bunyi huruf hijaiyah ditemukan 

berdasarkan letak huruf yang keluar saat dilafalkan, seperti halnya dengan 

mempelajari cara membaca teks bahasa Arab. Akibatnya, ketika membaca, 

kesalahan pengucapan yang dibuat oleh Santri ditemukan kesalahan Ketika 

membaca teks bahasa Arab. Menurut temuan penelitian, terdapat tiga jenis 

kesalahan Santri dalam pengucapan huruf hijaiyah ketika membaca teks bahasa 

Arab berdasarkan makharijul huruf yaitu: perubahan, penambahan, dan 

penghilangan. Berikut penjelasannya. 
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Tabel 3: Klasifikasi Bentuk Kesalahan Pelafalan 

Klasifikasi 

Bentuk 

Kesalahan 

Bunyi 

Huruf 
Makhorijul Huruf Terlafal Makhorijul Huruf 

Perubahan 
/kh/ 

Tenggorokan 

bagian atas 
[h] 

Tenggorokan 

bagian bawah 

/ʿ/ 

Tenggorokan 

bagian Tengah 
/ʾ/ 

Tenggorokan 

bagian bawah 

/ḥ/ 
Tenggorokan 

bagian Tengah 
/h/ 

Tenggorokan 

bagian bawah 

/  ẑ / 

Punggung Ujung 

lidah 
/z/ Ujung lidah 

/s\/ 
Punggung Ujung 

lidah 
/s/ Ujung lidah 

/ḍ/ 

Tepi lidah pada 

posisi gigi geraham 

atas 

/d/ 
Punggung ujung 

lidah 

/ṭ/ 

Punggung ujung 

lidah 
/t/ 

Punggung ujung 

lidah 

/  ẑ / 
Punggung ujung 

lidah 
/s\/ 

Punggung ujung 

lidah 

/q/ 

Pangkal lidah 

mengenai langit-

langit yang 

diatasnya 

/k/ 

Pangkal lidah yang 

agaak depan 

mengenai langit-

langit 

Penambahan 

/a</ 

Rongga mulut 

sampai rongga 

hidung 

/a/ 

Pangkal 

tenggorokan 

/i</ 

Rongga mulut 

sampai rongga 

hidung 

/i/ 

Pangkal 
Tenggorokan 
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Penghilangan 

/a</ 

Rongga mulut 

sampai rongga 

hidung 

/a/ 

Pangkal 

tenggorokan 

/i</ 

Rongga mulut 

sampai rongga 

hidung 

/i/ 

Pangkal 

Tenggorokan 

/u</ 

Rongga mulut 

sampai hidung 
/u/ 

Pangkal 

Tenggorokan 

 

1. Perubahan 

Santri masih sering mengalami kesalahan dalam melafalkan bunyi 

huruf ,yang tidak mengikuti pedoman pelafalan yang benar. Dalam hal ini 

yang termasuk  kesalahan perubahan  seperti makharijul al-halq dan 

makharijul al-lisan. Pada makhraj al-halq Santri masih sering mengalami 

kesalahan utamanya ketika menyebutkan huruf Konsonan glotal yang 

keluar dari pangkal tenggorokan seperti [h] dan [ʾ]. Begitu juga dalam 

konsonan faringal yang mana konsonan ini keluar dari tengah tenggorokan 

yaitu hurufnya [ʿ] dan [h{] dan konsonan dosro veral yang keluar dari ujung 

tenggorokan hurufnya yaitu [kh] dan [g]. 

Sementara untuk kesalahan perubahan dalam menyebutkan 

makharijul al-lisan. Pada makharijul al-lisan ini terjadi ketika santri salah 

dalam menyebutkan atau melafalkan bunyi konsonan apiko interdental 

yang keluar dari punggung ujung lidah pada posisi menempel di ujung 2 

gigi seri atas hurufnya seperti [z\] dan [s\], konsonan apiko alveolar  yang 

keluar dari ujung lidah pada posisi 2 gigi seri bawah seperti [s}], konsonan 

apiko dental yang keluar dari salah satu tepi lidah atau kedua-duanya 

seperti huruf [d}], konsonan apiko dental yang keluar dari punggung ujung 

lidah pada posisi pangkal 2 gigi seri hurufnya [t}] dan [d], dan yang 
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terakhir ialah konsonan dorso ovular yang keluar dari pangkal lidah paling 

belakang pada posisi menempel langit-langit seperti huruf [q]. 

Bunyi konsonan dorsovelar  yang dideskripsikan dengan huruf [kh] 

yang dilafalkan dari tenggorokan bagian atas maka disebut dengan 

makharijul huruf al-halq (tenggorokan). ketika santri melafalkan huruf 

[kh] terjadi kesalahan dengan mengubah bunyi yang sebenarnya keluar 

dari tenggorokan bagian atas menjadi bunyi huruf [h] yang bunyi 

hurufnya keluar dari tenggorokan bagian bawah. 

Tabel 4. Contoh Kesalahan Perubahan Pelafalan Bunyi [kh] 

 

 

 

 

 

 

Begitu pula dalam penyebutan huruf [‘] yang dideskripsikan  

sebagai konsonan faringal  yang dilafalkan dari tenggorokan bagian 

tengah maka disebut dengan makharijul al-halq (Tenggorokan). Santri 

mengalami kesalahan dalam pelafalan huruf tersebut dengan mengubah 

lafal [‘] menjadi lafal [’] dilafalkan dengan mengeluarkan bunyi huruf 

melalui tenggorokan bagian bawah atau pangkal tenggorokan. 

Contohnya: 

Tabel 5. Contoh Kesalahan Perubahan Pelafalan Bunyi [‘] 

Terlafal Koreksi 

   al-ha>r ija      ارج( ه)ال  al-kha>r ija      )الخارج(  

al-haimata ( يمة  ه)  ال   al-khaimata ( )  الخيمة    

al-hari>fu    ( رِيف  ه)  ال  al-khari>fu    (  الخَرِيف  ( 

Terlafal Koreksi 

almi’tafu  (المئتف      (  almi‘t}afu ( المعطف  )      
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Demikian juga bunyi huruf [h}] dideskripsikan dengan bunyi 

konsonan dorsovelar  yang dilafalkan melalui tenggorokan bagian tengah 

yang disebut dengan makharijul huruf al-halq (tenggorokan). santri masih 

sering mengalami kesalahan dalam mengucapkan huruf [h}] dengan 

mengubah mengubah pengucapannya menjadi huruf [h] yang kita ketahui 

huruf tersebut keluar dari  tenggorokan bagian bawah atau pangkal 

tenggorokan  yang biasa disebut dengan makharijul huruf al-halq 

(tenggorokan). contohnya: 

  Tabel 6. Contoh Kesalahan Perubahan Pelafalan Bunyi [h}] 

 

 

 

 

 

Di samping itu, bunyi { [z|] yang dideskripsikan sebagai  konsonan 

apiko-interdental yang dilafalkan dari ujung lidah pada posisi menempel 

di ujung 2 gigi seri atas maka disebut dengan makharijul huruf al-lisan 

mu’tadilun (ئْتدل عْتدل) mu‘tadilun (م   (م 

 ar-rabi>’i    (بيئ بيعِ )  ar-rabi>‘i (الر   (الر 

’ut }lata         (اتلة) ‘ut }lata  (  َع طْلة) 

al-’usbu>’i (الأ سب وء) al-’usbu>‘i (  ِسب وع
 (الأ 

ba’i>dun ( بئيد ) ba‘i >dun (بَعيْد ) 

atta’a>mu (التئام ) at}ta‘a>mu (الط عام) 

Terlafal Koreksi 

al-hamdu      (همد)ال  al-h}amdu      (  الحمد)  

al-harru ( الهَرُّ )     al-h}arru ( الحَرُّ  )     

Sa’uhd}iru    ( سأ ھْضِر  )    Sa’uh}d}iru    ( سأ حضِر   )    
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(lidah). Santri melakukan kesalahan dengan mengubah bunyi yang keluar 

dari punggung ujung lidah pada posisi menempel di ujung dilafalkan 

dengan bunyi huruf yang keluar dari ujung lidah pada posisi 2 gigi seri 

bawah lalu suara keluar melalui celah diantara 2 gigi seri yaitu huruf [z], 

contohya: 

  Tabel 7. Contoh Kesalahan Perubahan Pelafalan Bunyi }[z\] 

 

 

 

 

 

 

 

Di samping itu, bunyi { [s\] yang dideskripsikan sebagai  konsonan 

apiko-interdental yang dilafalkan dari ujung lidah pada posisi menempel 

di ujung 2 gigi seri atas maka disebut dengan makharijul huruf al-lisan 

(lidah). Santri melakukan kesalahan dengan mengubah bunyi yang keluar 

dari punggung ujung lidah pada posisi menempel di ujung dilafalkan 

dengan bunyi huruf yang keluar dari ujung lidah pada posisi 2 gigi seri 

bawah lalu suara keluar melalui celah diantara 2 gigi seri yaitu huruf [s], 

contohya: 

Tabel 8. Contoh Kesalahan Perubahan Pelafalan Bunyi }[s\] 

Terlafal Koreksi 

ha>za> ( ھزا) ha>z\a> ( ھذا) 

nazhabu (   نزھب) naz\habu (   نذْھب) 

ha>zihi ( ھزه) ha>z\ihi (ھذه) 

ma>za>  ( مازا) ma>z\a> ( مَاذا) 

zahaba ( َزھب) z\ahaba ( َذھب) 

Terlafal Koreksi 
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Begitu juga bunyi { [d}] yang dideskripsikan sebagai  konsonan 

apiko-dental yang dilafalkan melalui salah satu tepi lidah atau kedua-

duanya pada posisi gigi geraham atas maka disebut dengan makharijul 

huruf al-lisan (lidah). Santri melakukan kesalahan dengan mengubah 

bunyi harusnya keluar dari salah satu tepi lidah atau kedua-duanya pada 

posisi gigi geraham dilafalkan dengan bunyi huruf yang keluar dari 

punggung ujung lidah pada posisi pangkal 2 gigi seri atas [d], contohya: 

Tabel 9. Contoh Kesalahan Perubahan Pelafalan Bunyi [d}] 

 

 

 

Perubahan selanjutnya pada bunyi huruf [t}] yang dideskripsikan 

sebagai  konsonan apiko-dental yang dilafalkan melalui punggung ujung 

lidah pada posisi pangkal 2 gigi seri atas disebut dengan makharijul huruf 

al-lisan (lidah). Santri melakukan kesalahan dengan mengubah bunyi 

harusnya keluar dari punggung ujung lidah pada posisi pangkal 2 gigi seri 

atas dilafalkan dengan bunyi huruf yang keluar dari punggung ujung lidah 

pada posisi pangkal 2 gigi seri atas [t], kedua huruf ini keluar dari tempat 

yang sama yang membedakan ialah ketika mengucapkan huruf [t}] suara 

lebih dalam/berat sedangkan untuk pengucapan huruf [t] suara lebih 

ringan dengan nada yang sedikit lebih tinggi, contohnya: 

saubuki (   ِسَوب ك ) s\aubuki   ( ثوَْب كِ     ) 

kasi>run (    كَسِيْر ) kas\i>run (   كَثِيْر ) 

Terlafal Koreksi 

sa’uhdiru(   سَأ حْدِر) sa’uhd}iru(   سَأ حْضِر) 

anaqdi>(  ْسَنَقْدي) sanaqd}i>(  ْسَنَقْضِي) 
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 Tabel 10. Contoh Kesalahan Perubahan Pelafalan Bunyi [t}] 

 

Bunyi (q) dideskripsikan sebagai bunyi kosonan dorso-ovular yang 

dilafalkan melalui pangkal lidah paling belakang pada posisi menempel 

langit-langit bagian yang lunak paling belakang setelah tenggorokan 

maka disebiut dengan makharijul huruf al-lisan (lidah). Santiwati 

melakukan kesalahan pada pengucapannya dengan mengubah bunyi yang 

keluar dari pangkal langit-langit (q) menjadi bunyi yang keluar dari 

pangkal lidah mengenai langit-langit agak  depan (k). Contohnya : 

Tabel 11. Contoh Kesalahan Perubahan Pelafalan Bunyi [q] 

 

 

 

 

 

 

 

 

Terlafal Koreksi 

tumtiru (ت مْطِر    ) t}umt}iru  )  (ت مْطِر 

tayyibatun) َتيَ ِبة) t{ayyibatun) طي ِبَة) 

mi‘tafu  ) المِعْتفَ  ) mi‘t}afu)  (المِعْطَف 

asya>ti’u) (asya>t}i’u ( الشَّاتئِ   (الشَّاطِئ 

atta‘ >ma)َالتَّعَام) at}t}a‘>ma عَامَ(طَّ ال ) 

‘utlata)َع تلَْة) ‘t}lata   لَةَ(طع ) 

Terlafal Koreksi 

assu>ki ( ِالسُّوْك) assu>qi ( ِالسُّوْق) 

nabka (نبَْكَى) nabqa (َنبَْقى) 

sanakd}i> (سَنَكْضِي) sanaqd}i> ( ضِيقْ سَنَ ) 
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2. Penambahan 

Kesalahan penambahan dalam pengucapan huruf masih sering terjadi  

ketika mengucapkan bunyi yang tidak sesuai kaidah pengucapan yang benar. 

Dalam hal ini pengucapan penambahan pada makharijul al-jauf . 

Kesalahan penambahan dalam makharijul al-jauf terjadi ketika 

Santriwati melafalkan huruf dengan bunyi vocal yang harusnya dibaca 

pendek, santriwati membaca dengan vocal Panjang dua harakat, seperti 

ketika mengucapkan huruf dengan bunyi [a>] saat bertemu dengan Alif 

Sukun. Begitu juga dengan cara  melafalkan kata-kata yang diawali dengan 

vokal kasrah, ketika bertemu dengan kata ya sukun pada bunyi huruf [i>], 

dipanjangkan. Penambahan ini sering terjadi karena dalam proses 

pengucapan santriwati kurang teliti dalam melihat huruf-huruf yang terdapat 

dalam kata tersebut, sehingga dalam melafalkan bunyi huruf masih terdapat 

kaidah yang tidak tetap dengan adanya penambahan fonem pada kata 

tersebut. Contohnya : 

Tabel 12. Contoh Kesalahan Penambahan Pelafalan Bunyi  [a>] 

 

 

Tabel 13. Contoh Kesalahan Penambahan Pelafalan Bunyi  [i>>] 

Terlafal Koreksi 

Al-mi’t}a>f  )ْالمِعْطَاف( Al-mi’t}af )ْالمِعْطَف( 

Asya>ya>  )الشَّايَا( Asya>ya       )َالشَّاي( 

Ga>dan  )ًغادا(  Gadan  )ًغَدا( 

Terlafal Koreksi 
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3. Penghilangan 

 Kesalahan penghilangan Ketika Santriwati tidak tepat dalam 

melafalkan bunyi-bunyi yang tidak sesuai denga kaidah pelafalan yang 

tepat. Dalam hal ini, diketahui kesalahan penghilangan pelafalan terjadi 

pada makharijul huruf al-jauf.  

 Kesalahan penghilangan pada makharijul huruf al-jauf  terjadi 

Ketika Santriwati tidak tepat dalam melafalkan bunyi vocal Panjang 

dengan tidak memanjangkan dua harakat seperti kesalahan saat 

Santriwati melafalkan huruf yang berharakat fathah Ketika bertemu 

dengan alif sukun tidak dipanjangkan dua harakat yaitu bunyi huruf [a>] 

sama halnya dengan melafalkan huruf yang berharakat kasrah  Ketika 

bertemu dengan ya sukun tidak dipanjangkan dua harakat yaitu bunyi 

huruf [i>] begitu juga ketika melafalkan huruf yang berharakat d}ommah 

yang bertemu dengan wawu sukun tidak dipanjangkan dua harakat yaitu 

bunyi huruf [u>]. 

 Bunyi [a>] dideskripsikan sebagai bunyi vocal panjang yang 

dilafalkan dari rongga mulut maka disebut dengan makharijul huruf al-

jauf  (rongga mulut). Santriwati melakukan kesalahan dengan 

menghilangkan -bunyi [a>] diganti dengan melafalkan bunyi [a] sehingga 

terjadi pengurangan atau penghilangan fonem, contohnya: 

      Tabel 14. Contoh Kesalahan Penghilangan pada Pelafalan Bunyi Vokal  [a>] 

Asyyari>katu)الشَّرِيْكة(     Asyyarikatu )الشَّرِكة(   

Al-kha>ri>ju(الخَارِيْج) Al-kha>riju (الخَارِج) 

Terlafal Koreksi 
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 Sementara itu, Bunyi [i>>] dideskripsikan sebagai bunyi vocal 

panjang yang dilafalkan dari rongga mulut maka disebut dengan makharijul 

huruf al-jauf  (rongga mulut). Santriwati melakukan kesalahan dengan 

menghilangkan bunyi [i>] diganti dengan melafalkan bunyi [i] sehingga 

terjadi pengurangan atau penghilangan fonem, contohnya: 

Tabel 15. Contoh Kesalahan Penghilangan pada Pelafalan Bunyi Vokal  [i>] 

 

 

 

 

 

Begitu juga, Bunyi [u>] dideskripsikan sebagai bunyi vocal panjang 

yang dilafalkan dari rongga mulut maka disebut dengan makharijul huruf al-

jauf  (rongga mulut). Santriwati melakukan kesalahan dengan 

Al-khariju(الخَرِج) Al-kha>riju (الخَارِج) 

Assamau(  الس مَئ) Assama>u (  الس مَاء) 

Assyaya )الشَّيَ(    Assya>ya )الشَّايَ(    

Baraka )برََكَ(   Ba>raka )َبَارَك( 

Masa>  )مذا(  Ma>z|a> )مَاذا(   

Al-ayyami )الأيََّمِ(   Al-ayya>mi )الأيََّامِ(   

As-sajjadatu  )ََدة ادةََ( As-sajja>datu )السَّجَّ  )السَّجَّ

AssyArabu   َ( بَ )الشَّر  Assyara>bu   )َالشَّرَاب( 

Terlafal Koreksi 

Al-kharifi ( ِالخَرِف)  Al-khari>fi  ( ِالخَرِيْف) 

Fiki                )ِِفك(  Fi>ki   )ِفِيْك) 

Ar-rabi’   )بِع بِيع(  ’<Ar-rabi )الرَّ  )الرَّ



54 
 

 
 

menghilangkan bunyi [u>] diganti dengan melafalkan bunyi [u] sehingga 

terjadi pengurangan atau penghilangan fonem, contohnya: 

Tabel 16. Contoh Kesalahan Penghilangan pada Pelafalan Bunyi Vokal  [u>] 

 

 

 

Bentuk kesalahan yang dilakukan oleh Santriwati dalam membaca 

teks bahasa Arab dibuatkan tabel  distribusi frekuensi berdasarkan 

makharijul huruf , sebagai berikut. 

Tabel 17. Frekuensi Bentuk Kesalahan Berdasarkan Makharijul Huruf 

No 
Kesalahan 

Makharijul Huruf Penghilangan Penambahan Perubahan Jumlah 

Presentase 

% 

1 Al-halq 

(Tenggorokan) 

0 52 88 140 44,03 

2 Al-lisan 

(Lidah) 

0 0 141 141 44,34 

3 Al-jauf 

(Rongga 

Mulut) 

37 0 0 37 11,63 

∑ 37 52 229 318 100% 

 

 Tabel di atas memperlihatkan frekuensi bentuk kesalahan berdasarkan 

makharijul huruf  ketika santri membaca teks bahasa Arab, total keseluruhan 

terdapat sebanyak 318 kesalahan. Kesalahan-kesalahan tersebut terdiri dari 

kesalahan pada tempat keluarnya huruf hijaiyyah ketika membunyikannya, seperti 

Terlafal Koreksi 

سْب عِ  )
سْب وعِ  ) (الأ 

 (الأ 
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al-jauf  (rongga mulut), al-halq (tenggorokan), dan al-lisan (lidah). Berdasarkan 

ketiga klasifikasi kesalahan tersebut, kesalahan yang paling sedang terdapat pada 

makharijul al-halq (tenggorokan) berjumlah 140 kesalahan dengan presentase 

sebanyak 44,03% bentuk kesalahan diantaranya penghilangan sebanyak 0 

kesalahan, penambahan sebanyak 52 kesalahan, dan perubahan sebanyak 88 

kesalahan. Adapun kesalahan yang paling banyak terdapat pada makharijul al-

lisan (lidah) berjumlah 141 kesalahan dengan presentase sebanyak 44,34%, 

bentuk kesalahah diantaranya penghilangan sebanyak 0 kesalahan, penambahan 

sebanyak 0 kesalahan, dan perubahan sebanyak 141 kesalahan. Begitupun 

kesalahah yang paling sedikit terdapat pada al-jauf (rongga mulut) berjumlah 37 

kesalahan dengan presentase sebanyak 11,63%, bentuk kesalahan diantaranya 

penghilangan sebanyak 37 kesalahan, penambahan sebanyak 0 kesalahan, dan 

perubahan sebanyak 0 kesalahan. Kesalahan terbanyak ada pada penyebutan huruf 

di bawah ini: 

/  ẑ / Punggung Ujung lidah /z/ Ujung lidah 

/s\/ Punggung Ujung lidah /s/ Ujung lidah 

/  ẑ / Punggung ujung lidah /s\/ Punggung ujung lidah 

/ʿ/ 

Tenggorokan bagian 

Tengah 
/ʾ/ 

Tenggorokan bagian 

bawah 

B. Faktor Penyebab Terjadinya Kesalahan Dalam Membaca Teks Bahasa 

Arab 

Kemampuan melafalkan huruf hijaiah dengan baik benar sesuai dengan 

makhrajnya  atau tempat keluarnya merupakan syarat untuk menguasai bahasa 

Arab secara tepat dan efektif. Namun, saat membaca teks Bahasa Arab, 

santriwati kelas X yang tentunya bukan lagi kelas pemula masih banyak 

mengalami kesulitan saat melafalkan bunyi huruf-huruf hijaiyah. Kesalahan 
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dalam membaca teks bahasa Arab disebabkan karena ketidaksesuaian kaidah 

pengucapan bunyi hijaiyah serta bunyi huruf dalam bahasa Arab dan bahasa 

Indonesia. Berdasarkan temuan penelitian bahwa penyebab paling umum 

terjadinya masalah pelafalan huruf hijaiyah saat membaca teks bahasa Arab 

adalah berdasarkan makharijul huruf. Dalam membaca teks bahasa Arab terdapat 

banyak penyemarataan terhadap kaidah bahasa yang sedang dipelajari 

(intralingual) dan juga disebabkan oleh interferensi bahasa pertama terhadap 

bahasa sasaran (interlingual). 

1. Intralingual  

Santriwati dalam mengucapkan huruf-huruf masih terdapat 

penyemarataan dalam kaidah bahasa Arab ketika melafalkan bunyi konsonan 

glotal  yang keluar dari tenggorokan bagian bawah huruf [h], konsonan glottal  

yang keluar dari tenggorokan bagian tengah [‘] dan [h}], konsonan dorso-velar  

yang keluar dari tenggorokan bagian atas yaitu huruf [kh] dan [g], konsonan 

dorso-ovular yang keluar dari pangkal lidah belakang yang menempel di langit-

langit hurufnya yaitu [q], konsonan apiko alveodental yang keluar dari punggung 

ujung lidah pada posisi pangkal 2 gigi seri atas hurufnya yaitu [t] dan [t}] begitu 

juga dengan huruf [d] dan [d}], kemudian konsonan  apiko-alveolar  yang keluar 

dari ujung lidah pada posisi gigi seri bawah hurufnya yaitu [z] dan [s], bunyi 

vocal Panjang dan pendek yaitu [a>] dan [i>] dan [u>]. Berdasarkan analisis dalam 

penelitian bahwa salah satu penyebab kesalahan dalam membaca teks bahasa 

Arab ialah dari segi makharijul huruf, berikut uraian berdasarkan tempat 

keluarnya: 

Tabel 18. Kesalahan Pelafalan Berdasarkan Intralingual 

Bunyi Makharijul Huruf Terlafal Makharijul Huruf 

/kh/ Tenggorokan bagian atas /h/ Tenggorokan bagian 
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tengah 

/‘/ 
Tenggorokan bagian 

tengah 
/’/ 

Tenggorokan bagian 

bawah 

/ḥ/ 
Tenggorokan bagian 

Tengah 
/h/ 

Tenggorokan bagian 

bawah 

/  ẑ / Punggung Ujung lidah /z/ Ujung lidah 

/s\/ Punggung Ujung lidah /s/ Ujung lidah 

/ḍ/ 
Tepi lidah pada posisi gigi 

geraham atas 
/d/ Punggung ujung lidah 

/ṭ/ Punggung ujung lidah /t/ Punggung ujung lidah 

/q/ 

Pangkal lidah mengenai 

langit-langit yang 

diatasnya 

/k/ 
Pangkal lidah depan 

mengenai langit-langit 

 Bunyi [kh] dilafalkan dengan [h] pada kata al-kha>r  ija- al-

khaimata- al-khari>fu      disebabkan adanya penyemarataan dalam penyebutan 

huruf yang dilakukan oleh santriwati sehingga bunyi konsonan dorso-velar 

yang keluar dari tenggorokan bagian atas yaitu [kh] dibaca dengan 

menggunakan konsonan glotal yang keluar dari tenggorokan bagian bawah 

yaitu huruf [h] contohnya: 

Tabel 19 . Contoh Kesalahan Perubahan Pelafalan Bunyi [kh] 

 

 

 

 

Terlafal Koreksi 

al-ha>r ija al-kha>r ija 

al-haimata al-khaimata 

al-hari>fu al-khari>fu 
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 Begitu pula, dilafalkan dengan [‘] pada kata   almi‘t }af,   mu‘tadilun , 

ar-rabi>‘i, ‘ut }lata, al-’usbu>‘i, aa‘i >dun,  at}ta‘a>mu  disebabkan adanya 

penyemarataan dalam penyebutan huruf yang dilakukan oleh santriwati 

sehingga bunyi konsonan faringal  yang keluar dari tenggorokan bagian 

tengah yaitu [‘] dibaca dengan menggunakan konsonan glotal yang keluar 

dari tenggorokan bagian bawah yaitu huruf [’] contohnya: 

Tabel 20. Contoh Kesalahan Perubahan Pelafalan Bunyi [‘] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Demikian juga, bunyi yang dilafalkan dengan [h}] pada kata  al-

h}amdu  , al-h }arru, Sa’uh}d}ir     disebabkan adanya penyemarataan dalam 

penyebutan huruf yang dilakukan oleh santriwati sehingga bunyi konsonan 

faringal  yang keluar dari tenggorokan bagian tengah yaitu [h}] dibaca dengan 

menggunakan konsonan glotal yang keluar dari tenggorokan bagian bawah 

yaitu huruf [h] contohnya: 

  Tabel 21. Contoh Kesalahan Perubahan Pelafalan Bunyi [h}] 

Terlafal Koreksi 

almi’tafu almi‘t}afu 

mu’tadilun mu‘tadilun 

ar-rabi>’i ar-rabi>‘i 

’ut }lata ‘ut }lata 

al-’usbu>’i al-’usbu>‘i 

ba’i>dun ba‘i >dun 

atta’a>mu at}ta‘a>mu 



59 
 

 
 

 

  

 

 

Tambahan lagi, bunyi yang dilafalkan dengan [z|] pada kata   ha>z\a>, naz\habu, 

ha>z\ihi, ma>z\a> , z\ahaba   disebabkan adanya penyemarataan dalam penyebutan 

huruf yang dilakukan oleh santriwati sehingga bunyi konsonan apiko 

interdental yang keluar dari punggung ujung lidah pada posisi menempel di 

ujung 2 gigi seri atas yaitu [z|] dibaca dengan menggunakan konsonan apiko 

alveolar yang keluar dari ujung lidah pada posisi gigi seri [z] contohnya: 

Tabel 22. Contoh Kesalahan Perubahan Pelafalan Bunyi [z|] 

 

 

 

 

 

 

 

 Kemudian, bunyi huruf  [s|] pada kata   s\aubuki , kas\i>run   

disebabkan adanya penyemarataan dalam penyebutan huruf yang dilakukan 

oleh santriwati sehingga bunyi konsonan apiko interdental yang keluar dari 

punggung ujung lidah pada posisi menempel di ujung 2 gigi seri atas yaitu 

Terlafal Koreksi 

al-hamdu al-h}amdu 

al-harru al-h}arru 

Sa’uhd}iru Sa’uh}d}iru 

Terlafal Koreksi 

ha>za>  ha>z\a>  

nazhabu   naz\habu  

ha>zihi   ha>z\ihi  

ma>za>   ma>z\a>  

zahaba   z\ahaba  
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[s|] dibaca dengan menggunakan konsonan apiko alveolar yang keluar dari 

ujung lidah pada posisi gigi seri [s] contohnya: 

Tabel 23. Contoh Kesalahan Perubahan Pelafalan Bunyi [s||] 

 

 

  

 

 Sementara itu, bunyi huruf [d}]  pada kata    sa’uhd} iru , sanaqd}i>,  

disebabkan adanya penyemarataan dalam penyebutan huruf yang dilakukan 

oleh santriwati sehingga bunyi konsonan apiko ilveodental yang keluar dari 

salah satu tepi ujung lidah atau keduanya yaitu [d}] dibaca dengan 

menggunakan konsonan  yang keluar dari ujung lidah pada posisi gigi seri [d] 

contohnya: 

Tabel 24. Contoh Kesalahan Perubahan Pelafalan Bunyi [d}] 

 

 

 

 

 

 Di samping itu, bunyi huruf [t}]  pada kata  t}umt}iru, t{ayyibatun, 

mi‘t}afu, asya>t}i’u, at}t}a‘>ma, ‘t}lata  disebabkan adanya penyemarataan dalam 

penyebutan huruf yang dilakukan oleh santriwati sehingga bunyi konsonan 

apiko ilveodental yang keluar dari salah satu tepi ujung lidah atau keduanya 

Terlafal Koreksi 

Saubuki s\aubuki 

kasi>run   kas\i>run   

Terlafal Koreksi 

sa’uhd iru sa’uhd} iru 

sanaqd i sanaqd}i> 
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yaitu [t}] dibaca dengan menggunakan konsonan  yang keluar dari ujung lidah 

pada posisi gigi seri [t] contohnya: 

Tabel 25. Contoh Kesalahan Perubahan Pelafalan Bunyi [t}] 

 

 

 

 

 

 

 

Untuk itulah, penyebab kesalahan yang  Begitu juga , bunyi pada huruf 

[q]  pada kata  assu>qi , nabqa, sanaqd}i> disebabkan adanya penyemarataan dalam 

penyebutan huruf yang dilakukan oleh santriwati sehingga bunyi konsonan 

dorso-ovular yang dilafalkan melalui pangkal lidah paling belakang pada posisi 

menempel langit-langit bagian yang lunak paling belakang setelah tenggorokan 

yaitu [q] dibaca dengan menggunakan konsonan  yang keluar dari pangkal lidah 

paling belakang dan bagian lunak (daging) kedepan yaitu huruf [k] contohnya: 

Tabel 26. Contoh Kesalahan Perubahan Pelafalan Bunyi [q] 

 

 

 

 

Terlafal Koreksi 

tumtiru   t}umt}iru 

Tayyibatun t{ayyibatun 

mi‘tafu mi‘t}afu 

asya>ti’u asya>t}i’u 

atta‘>ma at}t}a‘>ma 

‘utlata ‘t}lata 

Terlafal Koreksi 

assu>ki assu>qi 

Nabka Nabqa 

sanakd}i> sanaqd}i> 
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2. Interlingual  

Berdasarkan tingkat kesulitan pengucapannya, alasan siswa salah 

mengucapkan bunyi huruf hijaiyah saat membaca teks bahasa Arab dapat 

direpresentasikan sebagai berikut.  

Saat membaca tulisan Arab, bunyi vokal [a>] adalah yang paling 

menantang. Hal ini dapat terjadi karena setiap siswa salah mengucapkan 

bunyi [a>]. Karena tidak tepat mengucapkan bunyi [a>] pada huruf yang 

bervokal fathah saat bertemu alif sukun, dibaca tanpa dipanjangkan dua 

vokal, dan hal ini menyebabkan siswa kesulitan ketika harus melafalkan 

bunyi tersebut. Akibatnya, vokal panjang yang dibaca pendek diterima secara 

umum. Santriwati benar-benar memiliki pengetahuan tentang vokal panjang 

bahasa Arab, akan tetapi pengucapannya  masih sering terjadi  

penyemarataan dalam praktek bahasa. 

Tabel 27. Contoh Kesalahan Perubahan Pelafalan Bunyi [a>] 

 

 

 

 

Begitu juga saat membaca tulisan Arab, bunyi vokal [ i> ]adalah 

yang masih sering terjadi. Hal ini dapat terjadi karena setiap Santriwati 

salah mengucapkan bunyi [ i>]. Karena tidak tepat mengucapkan bunyi [ i> 

]pada huruf yang bervokal kasrah saat bertemu ya sukun, dibaca tanpa 

dipanjangkan dua harakat, begitupun sebaliknya, dan hal ini 

menyebabkan siswa kesulitan ketika harus melafalkan bunyi tersebut. 

Terlafal Koreksi 

Al-mi’t}a>f Al-mi’t}af 

Asyaya Asya>ya 

Ga>dan Gadan 
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Akibatnya, vokal panjang yang dibaca pendek, atau pendek dibaca 

panjang diterima secara umum. Santriwati sebenarnya sudah mengetahui 

pengetahuan tentang vokal panjang dan pendek bahasa Arab, akan tetapi 

pengucapannya  masih sering terjadi  penyemarataan dan kekeliruan 

dalam praktek bahasa. 

Tabel 28. Contoh Kesalahan Penambahan Pelafalan Bunyi  [i>>] 

 

 

 

 

 

Pada tabel di atas dapat dilihat terjadinya kesalahan tersebut 

berdasarkan Panjang dan pendeknya sebuah kata saat santriwati membaca 

teks bahasa Arab. Kesalahan tersebut terjadi pada bunyi vokal panjang [a>] 

dibaca pendek, begitu juga sebaliknya, demikian juga pada bunyi vokal (i>] 

yang dibaca pendek yang seharusnya dibaca panjang. 

B. Usaha yang dilakukan Untuk Meminimalisir Terjadinya Kesalahan dalam 

Membaca Teks Bahasa Arab 

Beberapa upaya yang dilakukan untuk meminimalisir terjadinya 

kesalahan dalam membaca teks bahasa Arab ialah: 

1. Meningkatkan intensitas pendampingan dalam pembelajaran bahasa 

Arab terkhusus tata cara membaca teks bahasa Arab 

2. Meningkatkan kemampuan melafalkan huruf hijaiyyah dengan baik 

dan benar dengan cara terus berlatih melafalkan huruf terkhusus huruf 

yang hampir sama makhrajnya. 

Terlafal Koreksi 

Asyyari>katu   Asyyarikatu   

Al-kha>ri>ju Al-kha>riju  
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3. Melakukan pelatihan dan pendampingan dalam keterampilan 

membaca teks yang berbahasa Arab dengan sering memperdengarkan 

audio serta percakapan langsung dari orang Arab. 

4. Guru mata Pelajaran bahasa Arab ikut aktif dalam pelatihan-pelatihan 

bahasa dan sharing dalam forum MGMP bahasa Arab yang memiliki 

permasalahan yang sama dengan sekolah tersebut. 

5. Mengadakan program bahasa seperti kemah bahasa atau 

perkampungan bahasa yang di dalamnya bisa memberikan semangat 

kepada santriwati untuk lebih cinta dan gemar mempelajari bahasa 

Arab. 
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

A. Kesimpulan 

Berikut ini beberapa kesimpulan yang dapat ditarik tentang 

kesalahan fonologis dalam kemampuan membaca teks bahasa Arab 

berdasarkan temuan analisis data yang telah dibahas pada bab 

sebelumnya. 

Ketika membaca teks bahasa Arab berdasarkan makharijul huruf 

(tempat keluarnya huruf hijaiah saat diucapkan), dari hasil analisis 

kesalahan Santiwati dalam pengucapan bunyi hijaiyah terdapat tiga 

bentuk yaitu: perubahan, penambahan, atau penghilangan. Baik 

makharijul al-lisan (lidah), makharijul al-halq (tenggorokan), maupun 

makharijul al-jauf (mulut).  Makharijul al-halq (tenggorokan) terdapat 

bunyi seperti  [h}], [‘], dan [kh], yang menunjukkan bentuk kesalahan 

perubahan. Begitu juga pada makharijul al-lisan (lidah), terdapat bunyi 

perubahan huruf seperti [t}], [s}], [z|], dan [q] terjadi perubahan. Sedangkan 

bentuk kesalahan penambahan dan penghilangan terjadi pada makharijul 

al-jauf (mulut), seperti bunyi  [a>] dan [i>}}}}] begitu juga sebaliknya 

penghilangan kata [a] dan [i] saat memebaca teks bahasa Arab. 

Penyemarataan yang berlebihan terhadap kaidah bahasa yang 

dipelajari, dalam bahasa Arab yang disebut intralingual yang disebabkan 

oleh adanya persamaan tempat keluarnya huruf saat membaca teks bahasa 

Arab, demikian juga adanya interferensi dari bahasa pertama, khususnya 

bahasa ibu ke bahasa sasaran yang biasa disebut dengan interlingual. 
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Adapun yang menjadi penyebab utama terjadinya kesalahan dalam 

pengucapan bunyi huruf hijaiah berdasarkan makharijul huruf ialah 

kesalahan pada intralingual (penyemarataan) bunyi huruf saat membaca 

teks bahasa Arab. 

Bunyi huruf yang masuk dalam kategori kesalahan intralingual 

sesuai hasil penelitian ialah bunyi [kh], [ʿ], [ḥ], [ ẑ], [s\], [ḍ], dan [ṭ], dan 

yang termasuk dalam kategori interlingual ialah bunyi panjang seperti [a>] 

dan [i>}}}] dan bunyi pendek [a] dan [i]. 

B. Saran  

Pembelajaran bahasa arab di MA Pondok Pesantren Puteri Ummul 

sudah ada dan terus diajarkan kepada seluruh santri, dan dimulai dari dari 

setiap kegiatan di asrama sampai kurikulum di sekolah. Kegiatan bahasa 

ini juga selalu diterapkan di lingkungan Pesantren dengan mengajak 

seluruh santri untuk menerapkan bahasa arab setiap harinya, Namun 

kenyataan yang sebenarnya, masih seringnya terjadi kesalahan dalam 

pengucapan kata atau kalimat bahasa arab. 

Adapun yang menjadi saran dari Peneliti sehubungan dengan 

temuan penelitian yang telah diselesaikan ialah sebagai berikut: 

1. Santriwati lebih banyak berlatih melafalkan bunyi-bunyi huruf 

hijaiah.  Agar dapat membaca teks Arab dengan baik dan benar 

berdasarkan makharijul huruf yang ada dalam bahasa Arab. 

2. Guru hendaknya selalu memberikan pengajaran kepada Santriwati 

dalam bentuk materi bacaan atau qiro’ah agar mereka dapat belajar 

lebih banyak tentang fonologi di kelas X, serta memberikan umpan 

balik langsung kepada mereka dalam bentuk koreksi Ketika terjaadi 
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kesalahan, sehingga proses pembelajaran lebih efektif dan 

komunikatif. 

3. Institusi harus menyelenggarakan kegiatan pembelajaran bahasa yang 

menarik bagi Santriwati yang bisa memudahkan mereka untuk 

mendengarkan langsung ucapan bahasa Arab tersebut, Peneliti 

memperhatikan proses pembelajaran yang terjadi di MA Pondok 

Pesantren Puteri Ummul Mukminin terdapat membelajaran 

(Muhadatsah) sehari-hari yang dilakukan di dalam kelas, namun untuk 

lebih maksimalnya perlu diterapkan secara  baik dan konsissten di 

lingkungan sekolah, asrama, masjid, kantor  maupun tempat-tempat 

yang lain di Pondok Pesantren Puteri Ummul Mukminin. 

4. Bagi peneliti akademik lainnya yang bidang keahliannya berkaitan 

dengan bahasa dalam bidang fonologi, penelitian ini dapat 

memberikan kontribusi positif bagi kemajuan bahasa secara umum, 

khususnya dalam membaca teks bahasa Arab. 
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WAWANCARA DENGAN KEPALA MADRASAH ALIYAH PESANTREN 

PUTERI UMMUL UMMUL MUKMININ 

 

Peneliti : Bagaimana seleksi penerimaan Santriwati baru di 

Madrasah Aliyah Pesantren Puteri Ummul Mukminin? 

Kepala Madrasah : Seleksi penerimaan Santriwati baru melalui tiga bentuk 

tes, yaitu, tes qira’ah, praktek dan tertulis. Adapun tes 

qiraah yaitu membaca al-qur’an dengan baik baik dan benar 

sesuai tajwid, tes praktek yaitu gerakan shalat dan 

bacaannya dan tes tertulis yaitu tes akademik Pelajaran 

umum di sekolah dasar seperti, matematika, IPA, IPS, 

Bahasa Indonesia. 

Peneliti : Berapa jumlah Santriwati Madrasah Aliyah Pesantren 

Puteri Ummul Mukminin? 

Kepala Madrasah : Jumlah Santriwati yaitu 90 orang. 

Peneliti : Apakah ada program khusus pembelajaran bahasa Arab di 

Madrasah Aliyah Pesantren Puteri Ummul Mukminin? 

Kepala Madrasah : Ada yaitu, Kelompok bahasa Arab setiap 3 kali sepekan, 

Muhadarah Asghar dan Akbar, Perkampungan bahasa 

Arab. 

Peneliti  : Bagaimana peran pembelajaran bahasa Arab di Madrasah 

Aliyah Pesantren Puteri Ummul Mukminin? 

Kepala Madrasah : Sangat penting dan seharusnya lebih maksimal di 

bandingkan dengan pembelajaran yang lain karena 

beberapa buku mata Pelajaran kepondokan isinya berbahasa 

Arab dan itu digunakan oelh Santriwati sehari-hari ketika 

belajar di ruangan kelas seperti Pelajaran, Akidah Akhlak, 

Qu’an Hadist, Sirah Nabawiyah dll. 

Peneliti : Bagaimana upaya yang dilakukan untuk meningkatkan 

pembelajaran bahasa Arab di Madrasah Aliyah Pesantren 

Puteri Ummul Mukminin? 
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Kepala Madrasah : Dengan membuat program-program bahasa yang bisa 

langsung dipraktekkan oleh Santriwati seperti yang telah 

kami lakukan di Madrasah Aliyah Pesantren Puteri Ummul 

Mukminin mendatangkan penutur asli bahasa Arab Syekh 

dari Timur Tengah. 

Peneliti : Apakah sudah ada Alumni di Madrasah Aliyah Pesantren 

Puteri Ummul Mukminin yang melanjutkan pendidikannya 

di jurusan bahasa Arab? 

Kepala Madrasah : Sudah ada, dan hampir setiap tahun ada Santriwati kami 

yang lulus jurusan bahasa Arab perguruan tinggi negeri 

melalui jalur SNMPT, SBMPTN dan jalur Prestasi, bahkan 

beberapa juga sudah ada yang melanjutkan pendidikannya 

di Turkey, Madinah dan Mesir. 
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WAWANCARA DENGAN GURU BAHASA ARAB MADRASAH ALIYAH 

PESANTREN PUTERI UMMUL UMMUL MUKMININ 

 

Peneliti : Apakah yang Ibu ketahui tentang tujuan pembelajaran 

bahasa Arab di Madrasah Aliyah Pesantren Puteri Ummul 

Mukminin? 

Guru : Tujuan pembelajaran bahasa Arab yaitu untuk 

membiasakan Santriwati membaca, mengucapkan dan 

memdengarkan bahasa Arab sebagai bahasa Al-Qur’an. 

Peneliti : Apa metode, strategi, materi dan media yang ibu gunakan 

dalam pembelajaran bahasa Arab? 

Guru : Metode yang saya gunakan bermacam-macam sesuai 

kondisi kelas, materi dan media yang digunakan sesuai 

dengan materinya. 

Peneliti : Apa saja kendala yang dihadapi ketika proses 

pembelajaran bahas Arab  

Guru : Masih lemahnya Santriwati dalam pengucapan huruf yang 

benar, dan menghafalan mufradat 

Peneliti  : Apakah ada kebijakan khusus dari sekolah  pada 

pembelajaran bahasa Arab? 

Kepala Madrasah : Ada, di kelas X ada kegiatan matrikulasi santriwati yang 

dipelajari salah satunya khusus bahas Arab, dan praktek 

langsung yang sudah disiapkan (Hiwar) sehingga 

memudahkan untuk cepat dan lancer berbahasa. 

Peneliti : Apa saja masalah yang dihadapi Santriwati pada saat 

pembelajaran bahasa Arab? 
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Kepala Madrasah : Kendala yang biasa dihadapi Santriwati ialah masih 

kurangnya mengetahuan kosa kata (Mufradat)bahasa Arab, 

dan pelafalan huruf yang tidak sesuai makhraj 

Peneliti : Apakah ada masalah dalam pengucapan bunyi? 

Kepala Madrasah : Ada, seperti pengucapan huruf yang hampir sama 

makhrajnya biasanya terjadi penyemarataan dalam 

pengucapan. 

Peneliti : Bagaimana usaha yang dilakukan untuk mengurangi 

kesalahan Santriwati dalam membaca teks bahasa Arab? 

Kepala Madrasah : Dengan banyak memberikan latihan mengucapkan teks 

bahasa Arab dalam kehidupan sehari-hari dan memberikan 

pendampingan untuk memaksimalkan proses pembelajaran 

tesebut. 
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WAWANCARA DENGAN SANTRIWATI  MADRASAH ALIYAH 

PESANTREN PUTERI UMMUL UMMUL MUKMININ 

 

Peneliti : Sejak kapan mulai mengenal bahasa Arab 

Santriwati : Sejak SD, dan SMP 

Peneliti : Menururtmu bagaimana Pelajaran bahasa Arab? 

Santriwati : Ada gampang dan susahnya  

Peneliti : Apakah kamu senang belajar bahasa Arab? 

Santriwati : Senang, kalau materinya menarik   

Peneliti  : Bagaimana pendapatmu tentang cara mengajar guru 

bahasa Arab? 

Santriwati : Bagus, karena materinya dikaitkan dengan kehidupan 

sehari-hari, jadi bisa belajar bercakap. 

Peneliti : Apa kesulitan yang dialami saat membaca teks bahasa 

Arab? 

Santriwati : Kesulitannya pada saat ingin menyebut huruf yang hampir 

sama makhrajnya 

Peneliti : Mengapa sering terjadi kesalahan dalam mengucapkan 

huruf? 

Santriwati : Biasanya lupa yang pernah dipelajari karena banyak yang 

hampir sama pengucapan hurufnya. 
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TEKS BAHASA ARAB 

Percakapan 1: 

 

؟ كَيْفَ الجَوُّ فيِْ اْلخَارِجْ   :فاطمة  

Bagaimana cuaca di luar? 

رُ الآنَ. هَذَا فصَْلُ الخَرِيْفِ.طِ السَّمَاءُ تمُْ    عائشة:  

Sekarang lagi hujan. Ini adalah musim gugur 

, أيَْنَ المِعْطَفُ؟  :فاطمة ثوَْبكُِ مُبْتلٌَّ  

Pakaianmu basah, di mana jaket? 

ترََكْتهُُ فيِْ الشَّرِكَةِ.   عائشة:    

Tertinggal di perusahaan 

وَ أيَْنَ المِظَلَّة؟   :فاطمة  

Dan di mana payung? 

ترََكْتهَُا فيِْ السَّياَرَةِ.    عائشة:  

Tertinggal di mobil 

اشِْرَبْ هَذَا الشَّايَ, هوَُ دَافئِ    :فاطمة  

Minumlah the ini, selagi masih hangat 

باَرَكَ الله فيِْك عائشة:    

Semoga Allah memberimu keberkahan 

هَلْ نَذْهَبُ اِلىَ السُّوْقِ الآنَ؟   :فاطمة  

Apakah kita ke pasar sekarang? 

ا فيِْ الخَارِجِ؟  عائشة:   المَاءُ كَثيِْر  جِدًّ  

Di luar hujan sangat deras 

مَاذَا نفَْعلَُ؟  فاطمة:   
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Apa yang akan kita lakukan? 

نبَْقىَ اللَّيْلةََ فيِْ البيَْتِ    عائشة:  

Kita tinggal malam ini di rumah saja 

وَنَذْهَبُ غَدًا إِلىَ السُّوْقِ, إِنْ شَاءَ الله فاطمة:   

Dan kita akan pergi ke pasar besok, insyaallah 

هَذِهِ فِكْرَة  طَي بِةَ . عائشة:    

Ini adalah ide yang bagus 

Percakapan 2: 

الجَوُّ مُعْتدَِل  هَذِهِ الأيََّام    زينب:  

Hari ini  cuacanya sedang (sejuk) 

بيِْع   رقية: هَذَا فصَْلُ الر   

Ini adalah musim semi 

الحَمْد لله, ذَهَبَ الصَّيْف, وَذَهَبَ الحَرُّ    زينب:  

Alhmadulillah telah pergi musim panas, dan udara panas 

تاَء, وَذَهَبَ البَردُ    :رقية وَذَهَبَ الش ِ  

Dan telah pergi musim dingin dan udara dingin  

أيَْنَ سَنقَْضِيْ عُطْلةََ الأسُْبوُْعِ؟    :زينب  

Di mana kita akan berlibur pekanan? 

نَذْهَبُ اِلىَ الشَّاطِئِ    رقية:  

Kita pergi ke pantai 

.    زينب: الشَّاطِئُ بَعِيْد , نَذْهَبُ اِلىَ البرٌَّ  

Pantai jauh, kita akan pergi ke gurun saja. 
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.   رقية: هَذِهِ فِكْرَة  طَي بِةَ, نَذْهَبُ اِلَى البرٌَّ  

Ini ide yang bagus, kita pergi ke gurun 

ادةَ.    زينب: سَأحُْضِرُ الخَيْمَةَ وَالسَّجَّ  

Saya akan membawa tenda dan karpet 

سَأحُْضِرُ الطَّعاَمَ وَ الشَّرَابَ.    رقية:  

Saya akan membawa makanan dan minuman 
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HASIL REKAMAN SANTRIWATI 

 

Hasil rekaman Santriwati yang memiliki kesalahan terbanyak 

(F & N) 

Percakapan 1: 

 

؟رِيْجِ كَيْفَ الجَوُّ فيِْ اْلخَا  :فاطمة  

رِيْفِ. ا لُ الخَ سْ الآنَ. هَذَا فَ   تمُْطِرُ  ئُ مَ عائشة:  السَّ   

, أيَْنَ سَ   :فاطمة ؟ فُ ئتْالمِ وْبكُِ مُبْتلٌَّ  

كَةِ. يعائشة:   ترََكْتهُُ فيِْ الشَّرِ   

لَّة؟ سَ وَ أيَْنَ المِ   :فاطمة  

ياَرَةِ. شَّ عائشة:  ترََكْتهَُا فيِْ ال   

؟ا اشِْرَبْ هَذَا الشَّيَ   :فاطمة , هوَُ دَافئِ   

رَكَ الله فيِْكبَ عائشة:    

الآنَ؟ كِ سُّ هَلْ نَذْهَبُ اِلىَ ال   :فاطمة  

ا فيِْ ال سِ عائشة:  المَاءُ كَ  جِ؟يرِ خَ يْر  جِدًّ  

لُ؟ ئَ نفَْ   ا زفاطمة:  مَا  

ى اللَّيْلةََ فيِْ البيَْتِ كَ عائشة:  نَبْ   

, إِنْ شَاءَ الله كِ وَ إِلىَ السُّ هَبُ غَدًا  ز فاطمة:  وَنَ  

ي بِةَ . تهِ فِكْرَة   زعائشة:  هَ   

 

Percakapan 2: 

ميَّتدَِل  هَذِهِ الأَ ئزينب:  الجَوُّ مُ   

بيِْ سْ فَ  زرقية:  هَ  ئ لُ الر   

رُّ هيْف, وَذَهَبَ ال سَ مْد لله, ذَهَبَ الهزينب:  ال   

تاَء, وَ زرقية:  وَ  ردُ اهَبَ البَ سهَبَ الش ِ  
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؟ أ لةََ الأسُْبوُْ أتيْ كدأيَْنَ سَنَزينب:    

 رقية:  نَذْهَبُ اِلىَ الشَّاطِئِ 

. ئئُ بَ تِ زينب:  الشَّا يْد , نَذْهَبُ اِلىَ البرٌَّ  

. ثْ ي بِةَ, نَترقية:  هَذِهِ فِكْرَة   هَبُ اِلىَ البرٌَّ  

 ُ دةَ.جَّ مَةَ وَالسَّ يْ حرُ ال دِ هْ زينب:  سَأ  

الشَّرَابَ. امَ وَ  ئتَ ل رُ ا دِ رقية:  سَأحُْ   

Hasil rekaman Snatriwati yang memiliki kesalahan sedang 

(Z & I) 

Percakapan 1:  

؟ رِجِ كَيْفَ الجَوُّ فيِْ اْلخَا  :فاطمة  

رِيْفِ. ا لُ الخَ سْ الآنَ. هَذَا فَ   تمُْطِرُ  ئُ مَ عائشة:  السَّ   

, أيَْنَ ث  :فاطمة ؟فُ ئتْالمِ وْبكُِ مُبْتلٌَّ  

كَةِ. يترََكْتهُُ فيِْ الشَّرِ عائشة:     

لَّة؟ سَ وَ أيَْنَ المِ   :فاطمة  

ياَرَةِ. شَّ عائشة:  ترََكْتهَُا فيِْ ال   

؟ا اشِْرَبْ هَذَا الشَّيَ   :فاطمة , هوَُ دَافئِ   

رَكَ الله فيِْكبَ عائشة:    

الآنَ؟ سُّكِ هَلْ نَذْهَبُ اِلىَ ال   :فاطمة  

ا فيِْ ال سِ عائشة:  المَاءُ كَ  رِجِ؟ خَا يْر  جِدًّ  

لُ؟ ئَ نفَْ  ا ذفاطمة:  مَا  

ى اللَّيْلةََ فيِْ البيَْتِ قعائشة:  نَبْ   

, إِنْ شَاءَ الله وْقهَبُ غَدًا إِلىَ السُّ  س فاطمة:  وَنَ   

ي بَِة . تهِ فِكْرَة   س عائشة:  هَ   

 

Percakapan 2: 
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م يَّتدَِل  هَذِهِ الأَ عزينب:  الجَوُّ م  

بيِْ صفَ  س رقية:  هَ  ع لُ الر   

رُّ حيْف, وَذَهَبَ ال صمْد لله, ذَهَبَ ال حزينب:  ال   

تاَء, وَ سرقية:  وَ  هَبَ البرَدُ سهَبَ الش ِ  

؟ أ لةََ الأسُْبوُْ أتيْ كدزينب:  أيَْنَ سَنَ  

 رقية:  نَذْهَبُ اِلىَ الشَّاطِئِ 

. ئئُ بَ تِ زينب:  الشَّا يْد , نَذْهَبُ اِلىَ البرٌَّ  

. ثْ ي بِةَ, نَترقية:  هَذِهِ فِكْرَة   هَبُ اِلىَ البرٌَّ  

 ُ دةَ.اجَّ مَةَ وَالسَّ يخْ رُ ال دِ هْ زينب:  سَأ  

امَ وَ الشَّرَابَ. لتئَرُ ا دِ رقية:  سَأحُْ   

 

Hasil rekaman Snatriwati yang memiliki kesalahan sedikit 

(M & R) 

Percakapan 1:  

؟ رِجِ كَيْفَ الجَوُّ فيِْ اْلخَا  :فاطمة  

لُ الخَرِيْفِ. سْ الآنَ. هَذَا فَ  تمُْطِرُ  ءامَ عائشة:  السَّ   

, أيَْنَ س  :فاطمة ؟فُ طئْ المِ وْبكُِ مُبْتلٌَّ  

كَةِ. يعائشة:   ترََكْتهُُ فيِْ الشَّرِ   

لَّة؟ ظوَ أيَْنَ المِ   :فاطمة  

ياَرَةِ. لسَّ عائشة:  ترََكْتهَُا فيِْ ا   

؟ ااشِْرَبْ هَذَا الشَّ   :فاطمة يَ, هوَُ دَافئِ   

الله فيِْكرَكَ ابَ عائشة:    

الآنَ؟   كِ وسُّ هَلْ نَذْهَبُ اِلىَ ال   :فاطمة  

ا فيِْ ال سِ عائشة:  المَاءُ كَ  رِجِ؟ خَا يْر  جِدًّ  
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لُ؟ عنفَْ  ا ذفاطمة:  مَا  

ى اللَّيْلةََ فيِْ البيَْتِ قعائشة:  نَبْ   

, إِنْ شَاءَ اللهوْقهَبُ غَدًا إِلىَ السُّ  ز فاطمة:  وَنَ  

ي بِةَ . طهِ فِكْرَة   زعائشة:  هَ   

 

Percakapan 2: 

م يَّتدَِل  هَذِهِ الأَ عزينب:  الجَوُّ م  

بيِْ صفَ  زرقية:  هَ  ع لُ الر   

رُّ حيْف, وَذَهَبَ ال صمْد لله, ذَهَبَ ال حزينب:  ال   

تاَء, وَ ذرقية:  وَ  هَبَ البرَدُ سهَبَ الش ِ  

؟ أ لةََ الأسُْبوُْ أتيْ  ض قزينب:  أيَْنَ سَنَ  

نَذْهَبُ اِلىَ الشَّاطِئِ رقية:    

. ئئُ بَ تِ زينب:  الشَّا يْد , نَذْهَبُ اِلىَ البرٌَّ  

. ذي بِةَ, نترقية:  هَذِهِ فِكْرَة   هَبُ اِلىَ البَرٌّ  

 ُ دةَ. اجَّ وَالسَّ يْمَةَ  خرُ ال ضحزينب:  سَأ  

امَ وَ الشَّرَابَ. ئطَّ ل رُ اضرقية:  سَأحُْ   

(M & A) 

Percakapan 1: 

 

رج؟ هاكَيْفَ الجَوُّ فيِْ اْل   :فاطمة  

رِيْفِ. ا لُ الخَ ص الآنَ. هَذَا فَ   تمُْطِرُ  ئُ مَ عائشة:  السَّ   

, أيَْنَ ث  :فاطمة ؟فُ ئتْالمِ وْبكُِ مُبْتلٌَّ  

 عائشة:   ترََكْتهُُ فيِْ الشَّرِكَةِ. 

لَّة؟ سَ وَ أيَْنَ المِ   :فاطمة  

ياَرَةِ. شَّ عائشة:  ترََكْتهَُا فيِْ ال   
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؟ا اشِْرَبْ هَذَا الشَّيَ   :فاطمة , هوَُ دَافئِ   

رَكَ الله فيِْكبَ عائشة:    

الآنَ؟ سُّكِ هَلْ نَذْهَبُ اِلىَ ال   :فاطمة  

ا فيِْ ال سِ عائشة:  المَاءُ كَ  جِ؟يرِ خَ يْر  جِدًّ  

لُ؟ ئَ نفَْ  اسفاطمة:  مَا  

ى اللَّيْلةََ فيِْ البيَْتِ كَ عائشة:  نَبْ   

, إِنْ شَاءَ الله قوَ هَبُ غَدًا إِلىَ السُّ  س فاطمة:  وَنَ   

ي بَِة . تهِ فِكْرَة   س عائشة:  هَ   

 

Percakapan 2: 

ميَّتدَِل  هَذِهِ الأَ ئزينب:  الجَوُّ مُ   

بيِْ سْ فَ  زرقية:  هَ  ئ لُ الر   

رُّ حيْف, وَذَهَبَ ا سَ مْد لله, ذَهَبَ الهزينب:  ال   

تاَء, وَ سرقية:  وَ  ردُ اهَبَ البَ ذهَبَ الش ِ  

؟ أ لةََ الأسُْبوُْ أتيْ  ض قْ سَنَزينب:  أيَْنَ   

 رقية:  نَذْهَبُ اِلىَ الشَّاطِئِ 

. ئئُ بَ تِ زينب:  الشَّا يْد , نَذْهَبُ اِلىَ البرٌَّ  

. ثْ ي بِةَ, نَترقية:  هَذِهِ فِكْرَة   هَبُ اِلىَ البرٌَّ  

 ُ دةَ. جَّ ةَ وَالسَّ يْمَ خرُ ال ضِ حزينب:  سَأ  

الشَّرَابَ. امَ وَ  لتئَرُ ا دِ رقية:  سَأحُْ   

 

(I & M) 

Percakapan 1: 

 

؟ ارِجِ هاْل كَيْفَ الجَوُّ فيِْ    :فاطمة  
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رِيْفِ. ا لُ الخَ ص الآنَ. هَذَا فَ   تمُْطِرُ  ئُ مَ عائشة:  السَّ   

, أيَْنَ سَ   :فاطمة ؟ فُ ئتْالمِ وْبكُِ مُبْتلٌَّ  

 عائشة:   ترََكْتهُُ فيِْ الشَّرِكَةِ. 

لَّة؟ سَ وَ أيَْنَ المِ   :فاطمة  

ياَرَةِ. شَّ عائشة:  ترََكْتهَُا فيِْ ال   

؟ا اشِْرَبْ هَذَا الشَّيَ   :فاطمة , هوَُ دَافئِ   

َ :  بعائشة فيِْكرَكَ الله ا  

الآنَ؟  سُّوْقِ هَلْ نَذْهَبُ اِلىَ ال   :فاطمة  

ا فيِْ ال سِ عائشة:  المَاءُ كَ  رِجِ؟ ا خَ يْر  جِدًّ  

لُ؟ ئَ نفَْ   ا زفاطمة:  مَا  

اللَّيْلةََ فيِْ البيَْتِ ى  كَ عائشة:  نَبْ   

, إِنْ شَاءَ الله وَكِ هَبُ غَدًا إِلىَ السُّ  ز فاطمة:  وَنَ  

ي بِةَ . تهِ فِكْرَة   زعائشة:  هَ   

 

Percakapan 2: 

مايَّتدَِل  هَذِهِ الأَ ئزينب:  الجَوُّ مُ   

بيِسْ فَ  س رقية:  هَ  عْ لُ الر   

رُّ هيْف, وَذَهَبَ ال سَ مْد لله, ذَهَبَ ال حزينب:  ال   

تاَء, وَ ذرقية:  وَ  بَ البَردُ هَ ذهَبَ الش ِ  

؟ أ لةََ الأسُْبوُْ أتيْ  قض نَزينب:  أيَْنَ سَ   

 رقية:  نَذْهَبُ اِلىَ الشَّاطِئِ 

. ئئُ بَ تِ زينب:  الشَّا يْد , نَذْهَبُ اِلىَ البرٌَّ  

. ثْ بةَ, نَيط ِ رقية:  هَذِهِ فِكْرَة   هَبُ اِلىَ البرٌَّ  
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 ُ َ ج  وَالسَّ مَةَ  يْ خرُ ال حضزينب:  سَأ دةَ. ا  

امَ وَ الشَّرَابَ. لتئَارُ ضرقية:  سَأحُْ   

(F & N) 

Percakapan 1: 

 

؟ ارِجِ كَيْفَ الجَوُّ فيِْ اْلخَ   :فاطمة  

رِيْفِ.الُ الخَ سْ الآنَ. هَذَا فَ  تمُْطِرُ  اءمَ عائشة:  السَّ   

, أيَْنَ وْبكُِ سَ   :فاطمة ؟ فُ ئتْالمِ مُبْتلٌَّ  

الشَّرِكَةِ. عائشة:   ترََكْتهُُ فيِْ    

لَّة؟ سَ وَ أيَْنَ المِ   :فاطمة  

ياَرَةِ. شَّ عائشة:  ترََكْتهَُا فيِْ ال   

؟ا اشِْرَبْ هَذَا الشَّيَ   :فاطمة , هوَُ دَافئِ   

رَكَ الله فيِْكبَ عائشة:    

الآنَ؟ سُّكِ هَلْ نَذْهَبُ اِلىَ ال   :فاطمة  

ا فيِْ ال سِ عائشة:  المَاءُ كَ  جِ؟يرِ ا خَ يْر  جِدًّ  

لُ؟ ئَ نفَْ  ا ذافاطمة:  مَ   

ى اللَّيْلةََ فيِْ البيَْتِ قعائشة:  نَبْ   

, إِنْ شَاءَ الله قوَ هَبُ غَدًا إِلىَ السُّ  س فاطمة:  وَنَ   

ي بَِة . تهِ فِكْرَة   س عائشة:  هَ   

 

Percakapan 2: 

مايَّتدَِل  هَذِهِ الأَ ئزينب:  الجَوُّ مُ   

بيِْ صفَ  ذا رقية:  هَ  ئ لُ الر   

رُّ هف, وَذَهَبَ ال يْ صمْد لله, ذَهَبَ ال حزينب:  ال   

تاَء, وَ هَ ذرقية:  وَ  ردُ اهَبَ البَ سبَ الش ِ  
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؟ أ لةََ الأسُْبوُْ أتيْ  قض نَزينب:  أيَْنَ سَ   

 رقية:  نَذْهَبُ اِلىَ الشَّاطِئِ 

. ئئُ بَ تِ زينب:  الشَّا يْد , نَذْهَبُ اِلىَ البرٌَّ  

. هَبُ  ثْ ي بِةَ, نَترقية:  هَذِهِ فِكْرَة   اِلىَ البرٌَّ  

 ُ دةَ. اجَّ مَةَ وَالسَّ يْ خرُ ال حضزينب:  سَأ  

 ُ امَ وَ الشَّرَابَ. لتئَ ارُ ضحْ رقية:  سَأ  

 

(A & A) 

Percakapan 1: 

 

؟ رِجِ كَيْفَ الجَوُّ فيِْ اْلخَا  :فاطمة  

رِيْفِ. ا لُ الخَ سْ الآنَ. هَذَا فَ   تمُْطِرُ  ئُ مَ عائشة:  السَّ   

, أيَْنَ سَ   :فاطمة ؟فُ طئالمِ وْبكُِ مُبْتلٌَّ  

 عائشة:   ترََكْتهُُ فيِْ الشَّرِكَةِ. 

لَّة؟ سَ وَ أيَْنَ المِ   :فاطمة  

ياَرَةِ. شَّ عائشة:  ترََكْتهَُا فيِْ ال   

؟ا اشِْرَبْ هَذَا الشَّيَ   :فاطمة , هوَُ دَافئِ   

رَكَ الله فيِْكبَ عائشة:    

الآنَ؟ سُّكِ هَلْ نَذْهَبُ اِلىَ ال   :فاطمة  

ا فيِْ ال سِ عائشة:  المَاءُ كَ  جِ؟يرِ خَ يْر  جِدًّ  

لُ؟ ئَ نفَْ  اسفاطمة:  مَا  

ى اللَّيْلةََ فيِْ البيَْتِ كَ عائشة:  نَبْ   

, إِنْ شَاءَ اللهوَكِ هَبُ غَدًا إِلىَ السُّ  س فاطمة:  وَنَ   

ي بَِة . تهِ فِكْرَة   س عائشة:  هَ   
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Percakapan 2: 

م ايَّتدَِل  هَذِهِ الأَ عْ زينب:  الجَوُّ م  

بيِْ سْ فَ  ذا رقية:  هَ  ئ لُ الر   

رُّ هيْف, وَذَهَبَ ال سَ مْد لله, ذَهَبَ الهزينب:  ال   

تاَء, وَ زرقية:  وَ  ردُ اهَبَ البَ سهَبَ الش ِ  

؟ أ لةََ الأسُْبوُْ أتيْ كدزينب:  أيَْنَ سَنَ  

الشَّاطِئِ رقية:  نَذْهَبُ اِلىَ   

. ئئُ بَ تِ زينب:  الشَّا يْد , نَذْهَبُ اِلىَ البرٌَّ  

. زي بِةَ, نَترقية:  هَذِهِ فِكْرَة   هَبُ اِلىَ البرٌَّ  

 ُ دةَ. جَّ مَةَ وَالسَّ يْ هرُ ال دِ هْ زينب:  سَأ  

امَ وَ الشَّرَابَ. لتئَرُ ا دِ رقية:  سَأحُْ   

 

(A  & N) 

Percakapan 1: 

 

ج؟ريافيِْ اْلخكَيْفَ الجَوُّ   :فاطمة  

رِيْفِ. ا لُ الخَ سْ الآنَ. هَذَا فَ   تمُْطِرُ  ئُ مَ عائشة:  السَّ   

, أيَْنَ سَ   :فاطمة ؟ فُ ئتْالمِ وْبكُِ مُبْتلٌَّ  

كَةِ. يعائشة:   ترََكْتهُُ فيِْ الشَّرِ   

لَّة؟ سَ وَ أيَْنَ المِ   :فاطمة  

ياَرَةِ. شَّ عائشة:  ترََكْتهَُا فيِْ ال   

؟ا اشِْرَبْ هَذَا الشَّيَ   :فاطمة , هوَُ دَافئِ   

رَكَ الله فيِْكبَ عائشة:    

الآنَ؟   كِ وُ س  هَلْ نَذْهَبُ اِلىَ ال   :فاطمة  
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ا فيِْ ال سِ عائشة:  المَاءُ كَ  جِ؟يرِ خَ يْر  جِدًّ  

لُ؟ ئَ نفَْ  اسفاطمة:  مَا  

ى اللَّيْلةََ فيِْ البيَْتِ كَ عائشة:  نَبْ   

, إِنْ شَاءَ الله وَكِ إِلىَ السُّ هَبُ غَدًا  ز فاطمة:  وَنَ  

ي بِةَ . تهِ فِكْرَة   زعائشة:  هَ   

 
Percakapan 2: 

ميَّتدَِل  هَذِهِ الأَ ئزينب:  الجَوُّ مُ   

بيِْ سْ فَ  س رقية:  هَ  ئ لُ الر   

رُّ هيْف, وَذَهَبَ ال سَ مْد لله, ذَهَبَ الهزينب:  ال   

تاَء, وَ زرقية:  وَ  ردُ اهَبَ البَ سهَبَ الش ِ  

؟ أ لةََ الأسُْبوُْ أتيْ كدأيَْنَ سَنَزينب:    

 رقية:  نَذْهَبُ اِلىَ الشَّاطِئِ 

. ئئُ بَ تِ زينب:  الشَّا يْد , نَذْهَبُ اِلىَ البرٌَّ  

. ثْ ي بِةَ, نَترقية:  هَذِهِ فِكْرَة   هَبُ اِلىَ البرٌَّ  

 ُ دةَ. جَّ مَةَ وَالسَّ يْ هرُ ال دِ هْ زينب:  سَأ  

الشَّرَابَ. امَ وَ  لتئَرُ ا دِ رقية:  سَأحُْ   

(R & N) 

Percakapan 1: 

 

رج؟ كَيْفَ الجَوُّ فيِْ اْلخَا  :فاطمة  

رِيْفِ. ا لُ الخَ سْ الآنَ. هَذَا فَ   تمُْطِرُ  ئُ مَ عائشة:  السَّ   

, أيَْنَ سَ   :فاطمة ؟ فُ ئتْالمِ وْبكُِ مُبْتلٌَّ  

ةِ. كَ عائشة:   ترََكْتهُُ فيِْ الشَّر  

لَّة؟ سَ وَ أيَْنَ المِ   :فاطمة  
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ياَرَةِ. شَّ عائشة:  ترََكْتهَُا فيِْ ال   

؟ا اشِْرَبْ هَذَا الشَّيَ   :فاطمة , هوَُ دَافئِ   

رَكَ الله فيِْكبَ عائشة:    

الآنَ؟   كِ وُ س  هَلْ نَذْهَبُ اِلىَ ال   :فاطمة  

ا فيِْ ال سِ عائشة:  المَاءُ كَ  جِ؟يرِ خَ يْر  جِدًّ  

لُ؟ ئَ نفَْ   ا زفاطمة:  مَا  

اللَّيْلةََ فيِْ البيَْتِ ى  كَ عائشة:  نَبْ   

, إِنْ شَاءَ الله وَكِ هَبُ غَدًا إِلىَ السُّ  ز فاطمة:  وَنَ  

ي بِةَ . تهِ فِكْرَة   زعائشة:  هَ   

 

Percakapan 2: 

ميَّتدَِل  هَذِهِ الأَ ئزينب:  الجَوُّ مُ   

بيِْ سْ فَ  س رقية:  هَ  ئ لُ الر   

رُّ هيْف, وَذَهَبَ ال سَ مْد لله, ذَهَبَ الهزينب:  ال   

تاَء, وَ زرقية:  وَ  ردُ اهَبَ البَ سهَبَ الش ِ  

؟ أ لةََ الأسُْبوُْ أتيْ كدزينب:  أيَْنَ سَنَ  

 رقية:  نَذْهَبُ اِلىَ الشَّاطِئِ 

. ئئُ بَ تِ زينب:  الشَّا يْد , نَذْهَبُ اِلىَ البرٌَّ  

. ثْ ي بِةَ, نَترقية:  هَذِهِ فِكْرَة   هَبُ اِلىَ البرٌَّ  

 ُ دةَ.جَّ مَةَ وَالسَّ حيْ رُ ال دِ هْ زينب:  سَأ  

امَ وَ الشَّرَابَ. لتئَرُ ا دِ رقية:  سَأحُْ   
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(S & R) 

Percakapan 1: 

 

؟ رجاهكَيْفَ الجَوُّ فيِْ اْل   :فاطمة  

رِيْفِ. ا لُ الخَ سْ الآنَ. هَذَا فَ   تمُْطِرُ  ئُ مَ عائشة:  السَّ   

, أيَْنَ سَ   :فاطمة ؟ فُ ئتْالمِ وْبكُِ مُبْتلٌَّ  

ترََكْتهُُ فيِْ الشَّرِكَةِ. عائشة:     

لَّة؟ سَ وَ أيَْنَ المِ   :فاطمة  

ياَرَةِ. شَّ عائشة:  ترََكْتهَُا فيِْ ال   

؟ ااشِْرَبْ هَذَا الشَّ   :فاطمة يَ, هوَُ دَافئِ   

رَكَ الله فيِْكبَ عائشة:    

الآنَ؟  وقسُّ هَلْ نَذْهَبُ اِلىَ ال   :فاطمة  

ا فيِْ ال سِ عائشة:  المَاءُ كَ  جِ؟يرِ خَ يْر  جِدًّ  

لُ؟ ئَ نفَْ  اسفاطمة:  مَا  

ى اللَّيْلةََ فيِْ البيَْتِ كَ عائشة:  نَبْ   

, إِنْ شَاءَ اللهوَكِ هَبُ غَدًا إِلىَ السُّ  س فاطمة:  وَنَ   

ي بَِة . تهِ فِكْرَة   س عائشة:  هَ   

 

Percakapan 2: 

ميَّتدَِل  هَذِهِ الأَ ئزينب:  الجَوُّ مُ   

بيِْ لُ سْ فَ  زرقية:  هَ  ئ الر   

رُّ هيْف, وَذَهَبَ ال سَ مْد لله, ذَهَبَ الهزينب:  ال   

تاَء, وَ زرقية:  وَ  ردُ اهَبَ البَ سهَبَ الش ِ  

؟ أ لةََ الأسُْبوُْ أتيْ كدزينب:  أيَْنَ سَنَ  
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 رقية:  نَذْهَبُ اِلىَ الشَّاطِئِ 

. ئئُ بَ تِ زينب:  الشَّا يْد , نَذْهَبُ اِلىَ البرٌَّ  

. ثْ ي بِةَ, نَترقية:  هَذِهِ فِكْرَة   هَبُ اِلىَ البرٌَّ  

 ُ دةَ.جَّ مَةَ وَالسَّ حيْ رُ ال دِ هْ زينب:  سَأ  

امَ وَ الشَّرَابَ. لتئَرُ ا دِ رقية:  سَأحُْ   

(A & M) 

Percakapan 1: 

 

؟جِ يْ رِ كَيْفَ الجَوُّ فيِْ اْلخَا  :فاطمة  

لُ الخَرِيْفِ.ص الآنَ. هَذَا فَ   تمُْطِرُ  ئُ مَ عائشة:  السَّ   

, أيَْنَ ث  :فاطمة ؟فُ ئتْالمِ وْبكُِ مُبْتلٌَّ  

 عائشة:   ترََكْتهُُ فيِْ الشَّرِكَةِ. 

لَّة؟ سَ وَ أيَْنَ المِ   :فاطمة  

ياَرَةِ. شَّ عائشة:  ترََكْتهَُا فيِْ ال   

؟ا اشِْرَبْ هَذَا الشَّيَ   :فاطمة , هوَُ دَافئِ   

فيِْككَ الله باَرَ عائشة:    

الآنَ؟ لسوق هَلْ نَذْهَبُ اِلىَ ا   :فاطمة  

ا فيِْ ال سِ عائشة:  المَاءُ كَ  جِ؟يرِ خَ يْر  جِدًّ  

لُ؟ ئَ نفَْ  اسفاطمة:  مَا  

ى اللَّيْلةََ فيِْ البيَْتِ بْقعائشة:  نَ  

, إِنْ شَاءَ الله سُّوقهَبُ غَدًا إِلىَ ال  س فاطمة:  وَنَ   

ي بَِة . تهِ فِكْرَة   س عائشة:  هَ   
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Percakapan 2: 

ميَّتدَِل  هَذِهِ الأَ ئزينب:  الجَوُّ مُ   

بيِْ سْ فَ  س رقية:  هَ  ئ لُ الر   

رُّ هيْف, وَذَهَبَ ال سَ مْد لله, ذَهَبَ الهزينب:  ال   

تاَء, وَ زرقية:  وَ  ردُ اهَبَ البَ سهَبَ الش ِ  

؟ أ لةََ الأسُْبوُْ أتيْ كدزينب:  أيَْنَ سَنَ  

اِلىَ الشَّاطِئِ رقية:  نَذْهَبُ   

. ئئُ بَ تِ زينب:  الشَّا يْد , نَذْهَبُ اِلىَ البرٌَّ  

. ثْ ي بِةَ, نَترقية:  هَذِهِ فِكْرَة   هَبُ اِلىَ البرٌَّ  

 ُ دةَ.جَّ مَةَ وَالسَّ حيْ رُ ال دِ هْ زينب:  سَأ  

امَ وَ الشَّرَابَ. لتئَرُ ا دِ رقية:  سَأحُْ   

(H & F) 

Percakapan 1: 

 

؟جِ يْ رِ الجَوُّ فيِْ اْلخَاكَيْفَ   :فاطمة  

الخَرِيْفِ.فصَلُ  الآنَ. هَذَا  تمُْطِرُ  ءمَاعائشة:  السَّ   

, أيَْنَ ث  :فاطمة ؟فُ طئْ المِ وْبكُِ مُبْتلٌَّ  

 عائشة:   ترََكْتهُُ فيِْ الشَّرِكَةِ. 

؟ المِظَّلةوَ أيَْنَ    :فاطمة  

ياَرَةِ. شَّ عائشة:  ترََكْتهَُا فيِْ ال   

؟ا اشِْرَبْ هَذَا الشَّيَ   :فاطمة , هوَُ دَافئِ   

كَ الله فيِْكباَرَ عائشة:    

الآنَ؟ لسوق هَلْ نَذْهَبُ اِلىَ ا   :فاطمة  

ا فيِْ ال سِ عائشة:  المَاءُ كَ  جِ؟يرِ خَ يْر  جِدًّ  
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لُ؟ ئَ نفَْ  ا ذافاطمة:  مَ   

ى اللَّيْلةََ فيِْ البيَْتِ بْقعائشة:  نَ  

, إِنْ شَاءَ الله سُّوق إِلَى ال هَبُ غَدًا   ذنَفاطمة:  وَ   

ي بِةَ . تهِ فِكْرَة   ذعائشة:  هَ   

 

 

 
Percakapan 2: 

ميَّتدَِل  هَذِهِ الأَ ئزينب:  الجَوُّ مُ   

بيِْ ذا فصَلُ رقية:  هَ  ئ الر   

لحرُّ ف, وَذَهَبَ ا صيْ مْد لله, ذَهَبَ ال لحزينب:  ا  

تاَء, وَ زرقية:  وَ  ردُ اهَبَ البَ زهَبَ الش ِ  

؟ أ لةََ الأسُْبوُْ أتيْ كدأيَْنَ سَنَزينب:    

 رقية:  نَذْهَبُ اِلىَ الشَّاطِئِ 

. زيْد , نَ ئئُ بَ تِ زينب:  الشَّا هَبُ اِلىَ البرٌَّ  

. ذي بِةَ, نَتهِ فِكْرَة  زرقية:  هَ  هَبُ اِلىَ البرٌَّ  

 ُ دةَ. جَّ مَةَ وَالسَّ يْ هرُ ال دِ هْ زينب:  سَأ  

الشَّرَابَ. امَ وَ  لتئَرُ ا درقية:  سَأحُْ   

(W & Z) 

Percakapan 1: 

 

؟جِ يْ رِ كَيْفَ الجَوُّ فيِْ اْلخَا  :فاطمة  

الخَرِيْفِ.فصَلُ  الآنَ. هَذَا  تمُْطِرُ  ءمَاعائشة:  السَّ   

, أيَْنَ ث  :فاطمة ؟فُ طئْ المِ وْبكُِ مُبْتلٌَّ  

 عائشة:   ترََكْتهُُ فيِْ الشَّرِكَةِ. 
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؟ المِظَّلةوَ أيَْنَ    :فاطمة  

الس ياَرَةِ. عائشة:  ترََكْتهَُا فيِْ    

؟ا اشِْرَبْ هَذَا الشَّيَ   :فاطمة , هوَُ دَافئِ   

كَ الله فيِْكباَرَ عائشة:    

الآنَ؟ لسوق هَلْ نَذْهَبُ اِلىَ ا   :فاطمة  

ا فيِْ ال سِ عائشة:  المَاءُ كَ  جِ؟يرِ خَ يْر  جِدًّ  

لُ؟ ئَ نفَْ  اسفاطمة:  مَا  

اللَّيْلةََ فيِْ البيَْتِ ى بْقعائشة:  نَ  

, إِنْ شَاءَ الله سُّوقهَبُ غَدًا إِلىَ ال  س فاطمة:  وَنَ   

ي بَِة . تهِ فِكْرَة   س عائشة:  هَ   

 

 

 

Percakapan 2: 

ميَّتدَِل  هَذِهِ الأَ ئزينب:  الجَوُّ مُ   

بيِْ ذا فصَلُ رقية:  هَ  ئ الر   

لحرُّ ف, وَذَهَبَ ا صيْ مْد لله, ذَهَبَ ال لحزينب:  ا  

تاَء, وَ ذهَبَ رقية:  وَ  ردُ اهَبَ البَ س الش ِ  

؟ أ لةََ الأسُْبوُْ أتيْ كدزينب:  أيَْنَ سَنَ  

 رقية:  نَذْهَبُ اِلىَ الشَّاطِئِ 

. ئئُ بَ تِ زينب:  الشَّا يْد , نَذْهَبُ اِلىَ البرٌَّ  

. ذي بِةَ, نَترقية:  هَذِهِ فِكْرَة   هَبُ اِلىَ البَرٌّ  

 ُ دةَ. جَّ مَةَ وَالسَّ يْ هرُ ال دِ هْ زينب:  سَأ  

امَ وَ الشَّرَابَ. لتئَرُ اضرقية:  سَأحُْ   
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(K & R) 

Percakapan 1: 

 

رِجِ كَيْفَ الجَوُّ فيِْ اْلخَا  :فاطمة  

الخَرِيْفِ.فصَلُ  الآنَ. هَذَا  تمُْطِرُ  ءمَاعائشة:  السَّ   

, أيَْنَ ث  :فاطمة ؟فُ طئْ المِ وْبكُِ مُبْتلٌَّ  

الشَّرِكَةِ. عائشة:   ترََكْتهُُ فيِْ    

؟ المِظَّلةوَ أيَْنَ    :فاطمة  

ياَرَةِ. شَّ عائشة:  ترََكْتهَُا فيِْ ال   

؟ا اشِْرَبْ هَذَا الشَّيَ   :فاطمة , هوَُ دَافئِ   

كَ الله فيِْكباَرَ عائشة:    

الآنَ؟ لسوق هَلْ نَذْهَبُ اِلىَ ا   :فاطمة  

ا فيِْ ال ثيْر  عائشة:  المَاءُ كَ  جِ؟ يرِ خَ  جِدًّ  

لُ؟ ئَ نفَْ  اسمَافاطمة:    

ى اللَّيْلةََ فيِْ البيَْتِ بْقعائشة:  نَ  

, إِنْ شَاءَ الله سُّوق ال وَنَذ هَبُ غَدًا إِلَى فاطمة:    

ي بِةَ . تهِ فِكْرَة  هَذ عائشة:    

 

 

 
Percakapan 2: 

مايَّتدَِل  هَذِهِ الأَ ئزينب:  الجَوُّ مُ   

بيِْ ذا فصَلُ رقية:  هَ  ئ الر   

لحرُّ ف, وَذَهَبَ ا صيْ ذَهَبَ ال مْد لله, لحزينب:  ا  

تاَء, وَ سرقية:  وَ  ردُ اهَبَ البَ سهَبَ الش ِ  
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؟ أ لةََ الأسُْبوُْ أت  نقَضيْ زينب:  أيَْنَ سَ   

 رقية:  نَذْهَبُ اِلىَ الشَّاطِئِ 

. ئبَ  لشَّاطئزينب:  ا يْد , نَذْهَبُ اِلىَ البَرٌّ  

. هَبُ اِلَى ذة, نَطي بَِ رقية:  هَذِهِ فِكْرَة   البرٌَّ  

 ُ دةَ.جَّ مَةَ وَالسَّ حيْ رُ ال دِ هْ زينب:  سَأ  

امَ وَ الشَّرَابَ. ئلطرُ اضرقية:  سَأحُْ   

(K & L) 

Percakapan 1: 

 

؟جِ يْ رِ كَيْفَ الجَوُّ فيِْ اْلخَا  :فاطمة  

الخَرِيْفِ.فصَلُ  الآنَ. هَذَا  تمُْطِرُ  ءمَاعائشة:  السَّ   

, أيَْنَ ث  :فاطمة ؟فُ طئْ المِ وْبكُِ مُبْتلٌَّ  

 عائشة:   ترََكْتهُُ فيِْ الشَّرِكَةِ. 

؟ المِظَّلةوَ أيَْنَ    :فاطمة  

ياَرَةِ. شَّ عائشة:  ترََكْتهَُا فيِْ ال   

؟ا اشِْرَبْ هَذَا الشَّيَ   :فاطمة , هوَُ دَافئِ   

كَ الله فيِْكباَرَ عائشة:    

الآنَ؟  ك لسوهَبُ اِلىَ ازهَلْ ن  :فاطمة  

ا فيِْ ال سِ عائشة:  المَاءُ كَ  جِ؟يرِ خَ يْر  جِدًّ  

لُ؟ ئَ نفَْ   ا زافاطمة:  مَ   

ى اللَّيْلةََ فيِْ البيَْتِ بْقعائشة:  نَ  

, إِنْ شَاءَ الله سُّوق هَبُ غَدًا إِلَى ال  نَذفاطمة:  وَ   

ي بِةَ . تهِ فِكْرَة   ذعائشة:  هَ   
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Percakapan 2: 

ميَّتدَِل  هَذِهِ الأَ ئزينب:  الجَوُّ مُ   

بيِْ ذا فصَلُ رقية:  هَ  ئ الر   

لحرُّ ف, وَذَهَبَ ا صيْ مْد لله, ذَهَبَ ال لحزينب:  ا  

تاَء, وَ سرقية:  وَ  ردُ اهَبَ البَ سهَبَ الش ِ  

؟ أ لةََ الأسُْبوُْ أتيْ كدزينب:  أيَْنَ سَنَ  

 رقية:  نَذْهَبُ اِلىَ الشَّاطِئِ 

. يْد , ئئُ بَ تِ زينب:  الشَّا نَذْهَبُ اِلىَ البرٌَّ  

. ذي بِةَ, نَترقية:  هَذِهِ فِكْرَة   هَبُ اِلىَ البَرٌّ  

 ُ دةَ.جَّ مَةَ وَالسَّ حيْ رُ ال دِ هْ زينب:  سَأ  

امَ وَ الشَّرَابَ. لتئَرُ اضرقية:  سَأحُْ   
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