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BAB I  

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Ada dua alasan mempelajari bahasa Arab menurut Abdul Mu’in. Pertama, 

bahasa Arab adalah bahasa komunikasi yang harus dipelajari ketika ingin 

bergaul dengan pemakai bahasa tersebut. Kedua, bahasa Arab adalah bahasa 

agama yang mewajibkan pemeluknya (Islam) mempelajari bahasa Arab untuk 

kesempurnaan amal ibadahnya.1                     Bahasa 

Arab merupakan identitas terdekat dan sekaligus terjauh bagi umat Islam 

maupun yang mempelajarinya. Dikatakan begitu dekat karena ia senantiasa 

hadir dalam keseharian umat Islam, seperti ṣalat dan doʻa. Dikatakan jauh 

karena ia terkadang menampakkan kesulitannya ketika dipelajari. Namun 

demikian, bahasa Arab adalah satu-satunya bahasa yang menginspirasi 

pencarian ilmu tertinggi, yaitu Al-Qurʻan dan Hadis.2  

 Sejarah pembelajaran bahasa Arab di Indonesia dimulai sejak 

masuknya agama Islam. Dalam hal ini, bahasa Arab dipelajari sebagai alat 

untuk mempelajari dan memperdalam pengetahuan Islam, baik di surau, 

masjid, pondok pesantren, maupun madrasah-madrasah.  

 Sebelum sistem pembelajaran bahasa Arab bersentuhan langsung 

dengan metode pengajaran bahasa modern (sebut saja metodologi Barat), 

bahasa ini diajarkan dengan cara yang sangat sederhana. Pengajarannya 

bertumpu pada metode tarjamah dengan mengandalkan buku-buku agama 

yang berbahasa Arab. Untuk memahami bahasa Arab dibutuhkan waktu yang 

sangat  lama, dan pengajarannya masih dalambentu khalaqah3   

                                                        

1 Abdul Mu’in, Analisis Kontraktif Bahasa Arab Dan Bahasa Indonesia (Tela’ah 
Terhadap Fonetik Dan Morfologi) (Jakarta: Pustaka Al, 2004), h. Vii. 

2 Muh Alwi and Fatmawati, ‘Penerapan Metode Qirā’ah Dalam Pembelajaran Bahasa 
Arab Siswa Sma Muhammadiyah Disamakan Makassar’, Al-Maraji, 2.1 (2018), h. 35–46. 

3Halaqah adalah sekumpulan santri mengelilingi seorang guru dalam sebuah mesjid. 
Untuk lebih jelasnya, lihat: Armai Arief, Pengantar dan Metodologi Pendidikan Islam  (Cet. I; Jakarta: 
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 Pembelajaran mempunyai pengertian yang lebih luas dari pada kata 

pengajaran. Jika kata pengajaran ada dalam konteks guru-siswa di kelas 

(ruang) formal, maka kata pembelajaran mencakup juga pola kegiatan belajar-

mengajar yang tidak dihadiri guru secara fisik. Karena yang ditekankan adalah 

proses belajar, maka usaha-usaha yang terencana dalam memanipulasi 

sumber-sumber belajar agar terjadi proses belajar dalam diri anak didik 

disebut pembelajaran.4 Sedangkan yang dimaksud dengan belajar adalah 

proses perubahan prilaku yang dapat dinyatakan dalam bentuk penguasaan, 

penggunaan dan penilaian tentang pemahaman, pengetahuan, sikap, nilai, dan 

keterampilan.5 Apabila seseorang sudah belajar, berarti sudah memperoleh 

kecakapan baik teoritis maupun praktis yang berguna bagi diri sendiri dan 

orang lain.        Pembelajaran 

bahasa, dalam hal ini bahasa Arab merupakan suatu proses pendidikan yang 

diarahkan untuk mendorong, membimbing, mengembangkan, dan membina 

kemampuan peserta didik supaya mampu menyimak, berbicara, membaca, 

dan menulis bahasa Arab. Dengan kata lain memberikan bekal kepada peserta 

didik agar mampu menggunakan Bahasa Arab secara produktif dan reseptif. 

Inilah hasil yang diharapkan dalam proses pembelajaran bahasa Arab.  

      Pembelajaran Bahasa Arab di 

Indonesia, menjadi salah satu komponen pilihan penting pembelajaran bahasa 

asing.  Pembelajaran Bahasa Arab diajarkan terprogram, memiliki kurikulum, 

metode dan media diajarkan di sekolah, pesantren dan perguruan tinggi. 

Bahasa Arab sesuai kurikulum pesantren merupakan mata pelajaran yang 

harus diikuti oleh semua santri, termasuk di Pesantren Ummul Mukminin 

Aisyiyah Makassar. Pesantren Ummul Mukminin Aisyiyah Makassar adalah 

                                                        

Ciputat Press, 2002), h. 153. Lihat juga Amien Haedari, Masa Depan Pesantren, (Cet. I; Jakarta: IRD 
Press, 2004), h. 40-42. 

4Sadiman, Arief. S., et al, eds,.Media Pendidikan. (Cet. I; Jakarta: CV Rajawali, 1986), h. 

7. 

5Sadiman, Arief. S., et al, eds,.Media Pendidikan.h. 99.  
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salah satu lembaga pendidikan menengah swasta yang menerapkan 

pembelajaran Bahasa Arab pada semua jenjang pendidikan baik di tingkat 

Madrasah Tsanawiyah, Madrasah Aliyah maupun di tingkat SMP dan SMA. 

Selain itu, bahasa Arab adakalanya dijadikan bahasa pengantar dalam proses 

pembelajaran pada mata pelajaran Tauhid, Akhlak, Ibadah, Tafsir, Hadis, dan 

sebagainya.          

 Teori pembelajaran bahasa Arab yang digunakan Pesantren Ummul 

Mukminin Aisyiyah Makassar ada dua, yaitu naẓarīyah al-wiḥdah  dan 

naẓarīyahal-furū’.6 Dalam teori naẓarīyah al-wiḥdah  ini semua aspek-aspek bahasa 

diajarkan pada waktu yang bersamaan dan tidak terpisah-pisah antara satu 

aspek dengan aspek yang lainnya. Pembelajaran Bahasa dilaksanakan dengan 

menyajikan suatu topik, kemudian dari topik tersebut dibelajarkan hiwār 

(bercakap), qirā'ah (membaca), qawā'id (gramatika), insyā’/kitābah 

(menulis), imlā’ (mendengar) dan aspek-aspek bahasa lainnya tanpa ada 

waktu khusus untuk membelajarkan masing-masing aspek bahasa tersebut. 

Adapun naẓarīyahal-furū’ adalah pembelajaran bahasa Arab terdiri atas 

beberapa bagian. Tiap-tiap cabang ada kitabnya, ada rencananya dan ada jam 

pelajarannya.7       

 Madrasah Tsanawiyyah Pesantren Putri Ummul Mukminin Aisyiyah 

Makassar menggunakan teori pembelajaran bahasa Arab yaitu naẓarīyah        al-

wiḥdah atau di sebut juga all in one system. Teori ini memandang bahwa bahasa 

sebagai sistem terdiri dari unsur unsur fungsional yang menunjukan satu-

                                                        

6Naẓarīyah al-furū’adalah membagi bahasa menjadi beberapa bagian yang terpisah, 
setiap cabang bahasa mempunyai silabus, buku, metode,dan alokasi waktu tertentu. Di 
lembaga pendidikan Indonesia, sebagian besar sistem ini diterapkan pada pondok pesantren. 
Adapun naẓarīyah al-wiḥdah adalah bahwa kita melihat bahasa sebagai satu kesatuan yang 
berhubungan erat, bukan sebagai cabang-cabang yang terpisah dan berbeda. Setiap unit 
pelajaran membahas satu pokok bahasan yang dijabarkan dalam beberapa sub pokok 
bahasan, satu topik/judul pembahasan meliputi seluruh aspek kompetensi bahasa. Lihat Aziz 
Fachrurrozi dan Erta Mahyuddin, Teknik Pembelajaran Bahasa Arab (Bandung: Pustaka 
Cendikia Utama, 2011), h. 14. 

 
7Mahmud Yunus, Metodik Khusus Bahasa Arab: Bahasa Al-Qur’an (Jakarta; Hidakarya, 

1983), h. 28. 



4 
 

  
 

 
 

kesatuan yang tidak dapat dipisah pisahkan (integral). Teori ini dipandang 

relevan untuk pengajaran bahasa Arab tingkat pemula dan tingkat menengah. 

Teori ini cocok juga digunakan pada institusi yang membelajarkan bahasa 

sebagai media untuk menguasai pengetahuan yang lain, bukan menjadikan 

bahasa sebagai target atau tujuan. Karena dengan pembelajaran bahasa 

seperti ini, maka pengetahuan kebahasaan anak didik menjadi komprehensif 

sehingga bisa digunakan untuk keperluan non-kebahasaan.    

       Tujuan pembelajaran 

bahasa Arab di Madrasah Tsanawiyyah Pesantren Ummul Mukminin Aisyiyah 

Makassar adalah upaya untuk menjadikan bahasa Arab sebagai alat 

komunikasi baik lisan maupun tulisan. Urutan yang harus dikuasai peserta 

didik meliputi empat keterampilan berbahasa Arab yaitu menyimak (al-

istimā', listening), berbicara (al-kalām), membaca (al-qirā’ah, reading), dan 

menulis (al-kitābah, writing).   Adapun fungsi pembelajaran 

bahasa Arab di Madrasah Tsanawiyyah Pesantren Ummul Mukminin Aisyiyah 

Makassar adalah sebagai alat pengembangan diri siswa dalam bidang 

komunikasi, ilmu pengetahuan, teknologi dan seni budaya, sehingga 

diharapkan mereka dapat tumbuh dan berkembang menjadi warga negara 

yang cerdas, terampil dan berkepribadian Indonesia serta siap mengambil 

bagian dalam pembangunan nasional. Fungsi tersebut dijabarkan dalam 

tujuan pembelajaran bahasa Arab, yaitu agar siswa dapat berkembang dalam 

hal; kemampuan mendengarkan, berbicara, membaca, dan menulis secara 

baik;  berbicara secara sederhana tapi efektif dalam berbagai konteks untuk 

menyampaikan informasi, pikiran dan perasaan serta menjalin hubungan 

sosial dalam bentuk kegiatan yang beragam, interaktif dan menyenangkan;  

menafsirkan isi berbagai bentuk jenis teks tulis pendek sederhana dalam 

merespon dalam bentuk kegiatan yang beragam, interaktif dan 

menyenangkan;  menulis kreatif meskipun pendek sederhana berbagai bentuk 

teks untuk menyampaikan informasi, mengungkapkan pikiran dan perasaan; 

menghayati dan menghargai karya tulis; dan kemampuan untuk berdiskusi 
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dan menganalisis teks secara kritis. Kemampuan yang diharapkan 

dikuasai oleh siswa melalui mata pelajaran bahasa Arab untuk Madrasah 

Tsanawiyyah Pesantren Ummul Mukminin Aisyiyah Makassar  mencakup 

empat aspek  kecakapan berbahasa, yaitu :  1) Kemahiran mendengarkan 

(mahārah al istimā’). Siswa mampu menafsirkan berbagai nuansa makna 

dalam berbagai teks lisan dengan berbagai variasi tujuan komunikasi dan 

konteks. 2) Kemahiran berbicara (mahārah al-kalām). Siswa mampu 

mengucapkan berbagai nuansa makna dalam berbagai teks lisan dengan 

berbagai variasi tujuan komunikasi dan konteks. 3) Kemahiran membaca 

(mahārah al-qirā’ah). Siswa mampu memahami berbagai nuansa makna yang 

dijumpai dalam berbagai teks tertulis dengan variasi tujuan komunikasi, 

struktur teks, dan ciri-ciri bahasanya. 4) Kemahiran menulis (mahārat al-

kitābah). Siswa mampu mengungkapkan makna secara tertulis sesuai dengan 

tujuan komunikasinya dengan struktur wacana dan fitur-fitur bahasa yang 

lazim digunakan dalam budaya bahasa yang digunakan.     

   Materi pembelajaran bahasa Arab di Madrasah 

Tsanawiyyah Pesantren Ummul Mukminin Aisyiyah Makassar mencakup lima 

komponen kebahasaan, yang mencakup: 1) Bercakap (hiwār), yang berisi 

dialog yang mengandung bentuk kata, struktur, kalimat, dan mufradāt baru. 2) 

Kosakata (mufradāt) memuat makna dan penggunaan kata kata, ungkapan 

dan idiom. 3) Struktur (qawā’id) memuat bentuk kata (harfi) atau struktur 

kalimat (nahwi). 4) Membaca (qirā’ah) memuat topik tertentu yang terkait 

dengan struktur dan kosakata. 5) Menulis (insyā’) dalam bentuk (insyā’ 

muwajjah) yang mengandung mufradāt dan struktur kata.    

  Setiap topik bahasan diajarkan dengan menggunakan dan 

melibatkan empat keterampilan berbahasa arab dengan langkah-langkah: 1) 

Menyajikan topik bahasan dalam bentuk hiwār sederhana (tidak terlalu 

pendek atau panjang), hal ini untuk menciptakan ketidak bosanan karena 

secara psikologis hiwār yang terlalu panjang cukup melelahkan untuk dihafal 

atau diingat. Darihiwār dipilih kata-kata untuk diucap berulang-ulang 
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(mahārah al-simā' dan al-kalām) dan sebagai bahan untuk latihan menulis 

(mahārah al-kitābah). Hiwār kemudian diucapkan dan didialogkan dengan 

caraface to face secara massal dengan pengawasan yang ketat. Dialog 

hendaklah diucapkan secara lantang/keras sehingga dalam prakteknya face to 

face tersebut diberi jarak tiga sampai empat meter. Hal ini melatih peserta 

didik untuk membiasakan pengucapan (olah vokal) yang bisa terdengar jelas. 

Sehingga karakteristik huruf yang diucap akan menjadi lebih fasih dan mudah. 

2) Memperluas dan menambahi kosakata baru dalam topik bahasan yang 

sama dengan cara membuka kamus Indonesia-Arab atau bertanya. Peserta 

didik menulis kosakata tersebut. Dalam hal menambah al-ṡarwah al-

lughawīyah peserta didik dituntut kreatif. 3) Dalam topik yang sama, 

pembimbing memberikan bahan bacaan yang sederhana agar mudah dan 

cepat dipahami (mahārahal- qirā'ah) kepada peserta didik. 4) Selanjutnya 

guru membimbing menyusun kalimat kalimat sederhana , dimulai dari dua 

kosakata per-kalimat tiga kosakata per-kalimat sesuai dengan tema.  

   Menurut pengamatan peneliti, pembelajaran bahasa 

Arab pada saat ini belum mencapai tujuan yang maksimal. Walaupun sejak 

berdiri Madrasah Tsanawiyah Pesantren Ummul Mukminin Aisyiyah 

Makassarini telah menggunakan naẓariyah al-wihdah dalam pembelajaran 

bahasa Arab.  Peneliti menemukan data di lapangan banyak santri tidak  

mampu berkomunikasi dengan menggunakan bahasa Arab secara lisan 

maupun tulisan secara maksimal.       

  Berdasarkan uraian di atas, peneliti  berkeinginan untuk 

mengamati, menganalisa dan mendeskripsikan bagaimana implementasi 

pendekatan all in one system dalam pembelajaran bahasa Arabdi Madrasah 

Tsanawiyah Pesantren Putri Ummul  Mukminin Aisyiyah Makassar. Masalah 

ini perlu diamati dan dianalisis secara seksama untuk lebih meningkatkan 

kualitas pembelajaran Bahasa Arab berdasarkan pendekatan all in one system. 
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B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah sebagaimana tersajikan di atas, 

maka yang menjadi rumusan masalah pada rencana penelitian ini, yaitu 

sebagai berikut: 

1. Bagaimana implementasi pendekatan All in one system dalam 

pembelajaran bahasa Arab Pada Madrasah Tsanawiyah Pesantren Putri 

Ummul  Mukminin Aisyiyah Makassar? 

1. Kendala apa saja yang terdapat dalam implementasi pendekatan All in one 

system dalam pembelajaran bahasa Arab Pada Madrasah Tsanawiyah 

Pesantren Putri Ummul  Mukminin Aisyiyah Makassar? 

2. Bagaimana solusi kendala implementasi pendekatan All in one system 

dalam pembelajaran bahasa Arab Pada Madrasah Tsanawiyah Pesantren 

Ummul  Mukminin Aisyiyah Makassar? 

C. Kajian Pustaka 

Dalam penelitian ini penulis ingin mendudukkan posisi tulisan dan 

literatur yang terkait dengan penelitian sebelumnya. Berdasarkan 

pengamatan penulis belum menemukan penelitian yang membahas 

Implementasi Pembelajaran Bahasa Arab dengan Pendekatan All in one system 

pada Madrasah Tsanawiyah Pesantren Putri Ummul  Mukminin Aisyiyah 

Makassar. Namun penulis menemukan menemukan beberapa penelitian 

mahasiswa berupa tesis yang memiliki relevansi dengan penelitian ini, antara 

lain:  

1. Tesis, dengan judul “Penerapan Metode Eklektik dengan Pendekatan Naẓarīyah 

al-wiḥdah dalam Pengajaran Bahasa Arab di Madrasah Aliyah Negeri I  

Makassar”, karya Muhammad Yusuf  alumnus PPs UIN Alauddin tahun 

2009,  yang menekankan kepada Penerapan Metode Eklektik dengan 
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Pendekatan Naẓarīyah al-wiḥdah secara khusus dalam penyusunan program 

satuan pelajaran, proses belajar  mengajar, dan penyusunan alat evaluasi.8 

2. Tesis, dengan judul “Tinjauan Kritis Pembelajaran Bahasa Arab dan 

Kendalanya pada Penguasaan Peserta Didik (Studi kasus MAN Model 

Manado)”, karya Kartini Ponengoh alumnus PPs UIN Alauddin tahun 2009,  

yang membahas tentang sistem pembelajaran bahasa Arab pada MAN 

Model Manado, kendala-kendala yang dihadapi peserta didik dalam 

pembelajaran serta upaya-upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala-

kendala peserta didik dalam meningkatkan penguasaan bahasa Arab.9 

3. Tesis, dengan judul “Keefektifan Pendekatan Naẓarīyah al-wiḥdah dalam 

Pengajaran Bahasa Arab di Madrasah Aliyah Watampone”, karya Husaeni  

alumnus PPs UNM tahun 2002,  yang menekankan kepada penerapan 

Naẓarīyah al-wiḥdah secara khusus dalam kerangka desain pembelajaran 

bahasa Arab di Madrasah Aliyah Negeri I Watampone.10 

D. Tujuan Penelitian dan Kegunaan 

Berdasarkan tujuan rencana penelitian yang hendak dicapai, maka  

penelitian ini diharapkan mempunyai manfaat dalam pendidikan. baik secara 

langsung maupun tidak langsung. Adapun tujuan dan kegunaan penelitian ini 

adalah sebagai berikut: 

   1.  Tujuan Penelitian 

                                                        

 8Lihat Muhammad Yusuf, “Penerapan Metode Eklektik dengan Pendekatan Naẓarīyah al-
wiḥdah dalam Pengajaran Bahasa Arab di Madrasah Aliyah Negeri I  Makassar”, (Tesis, 
Program Pasca Sarjana, UIN Alauddin, Makassar, 2002) 

9Kartini Ponengoh, “ Tinjauan Kritis Pembelajaran Bahasa Arab dan Kendalanya pada 
Penguasaan Peserta Didik, studi kasus MAN Model Manado' (Tesis, Program Pasca Sarjana, 
UIN Alauddin, Makassar, 009). 

 10 Husaeni, “KeefektifanPendekatan Naẓarīyah al-wiḥdahdalam Pengajaran Bahasa 
Arab di Madrasah Aliyah Watampone”,(Tesis, Program Pasca Sarjana, UNM, Makassar, 
2002). 
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a. Untuk mendeskripsikan implementasi pendekatan all in one system dalam 

pembelajaran bahasa Arab di Madrasah Tsanawiyah Pondok Pesantren 

Putri Ummul  Mukminin Aisyiyah Makassar. 

b. Untuk mengetahui kendala  yang terdapat dalam implementasi 

pendekatan all in one system dalam pembelajaran bahasa Arab di 

Madrasah Tsanawiyah Pondok Pesantren Putri Ummul  Mukminin 

Aisyiyah Makassar.11 

c. Untuk mendeskripsikansolusi kendala implementasi pendekatan all in one 

system dalam pembelajaran bahasa Arab di Madrasah Tsanawiyah Pondok 

Pesantren Putri Ummul  Mukminin Aisyiyah Makassar. 

2. Kegunaan Penelitian 

Adapun kegunaan yang ingin didapatkan dari penelitian ini adalah: 

 

a. Secara teoritis; penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi 

yang positif bagi peneliti lainnya untuk mengembangan teori dan metode 

pembelajaran bahasa Arab, khususnya pendekatan all in one system dalam 

pembelajaran bahasa Arab. 

b. Penelitian ini diharapkan mampu menjadi solusi altematif dan dapat 

memberi masukan kepada para pendidik bahasa Arab untuk lebih kreatif 

menemukan model pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan peserta 

didik untuk pencapaian al-maharah al-lughawiyah khususnya. 

c. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi alat evaluasi terhadap proses 

pembelajaran bahasa Arab di Madrasah Tsanawiyah Pondok Pesantren 

Putri Ummul Mukminin Makassar untuk mewujudkan tujuan Pondok 

Pesantren Putri Ummul Mukminin Makassar sebagai kampus 

Pengembangan Bahasa Asing. 

                                                        

11Kartini Ponengoh, “ Tinjauan Kritis Pembelajaran Bahasa Arab dan Kendalanya 
pada Penguasaan Peserta Didik, studi kasus MAN Model Manado' (Tesis, Program Pasca 
Sarjana, UIN Alauddin, Makassar, 009). 
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BAB II  

KAJIAN TEORI 

A.    Pembelajaran Bahasa Arab  

1.  Definisi Pembelajaran Bahasa Arab 

Pembelajaran merupakan proses interaksi antara pendidik dan peserta 

didik. Pendidik berperan sebagai fasilitator dalam membantu peserta didik 

mengetahui, memahami dan mampu menggunakan bahan ajar yang diberikan, 

termasuk mata kuliah bahasa Arab. Dengan kata lain, pembelajaran adalah 

kegiatan peserta didik dalam mencapai tujuan pendidikan melalui upaya 

pendidik yang profesional.      Dalam bahasa Arab, 

pembelajaran disebut “ta’līm” dengan masdar ‘allama’-yu’allimu. Kata tersebut 

berasal dari kata (1) ‘alama-ya’lumu yang berarti memberi tanda,12 dan (2) 

‘alima-ya’lamu berarti memperoleh hakikat pengetahuan; mengetahui dengan 

penuh keyakinan.13 Al Gazali mendefinisikan kata ta’līm sebagai media untuk 

menangkal prilaku buruk.14 Menurut Mahmud Ali al-Saman: 

التعليم يمعناه الاصطلاحى هو ايصال المعلم العلم والمعرفة الى اذهان التلاميذ، 

 15.المتعلم و المادة و الطريقةبطريقة قويمة. فالتعلم له اركان اربعة هي: المعلم و 

Artinya:  

                                                        

12 Luwis Ma’luf, al-Munjid fi al-Lughah wa al-A’lām (Cet. XXXIX; Beirut: Dar al-
Masyriq, 2002), h. 527. 

 
13 Ibrahim, Mustafa, et. al., eds., Mu’jam al-Wasiṭ (Cet. IV; Kairo: Maktabah al-syuruq             

al-Dawliyyah, 2004), h. 624 
 
14 Imam Abu Hamid al-Gazali, Ihya ‘Ulum al-Din (Juz l; Beirut: Dar al-Ma’rifah, t.th.), 

h.57 
 
15 Mahmūd ‘Ali al-Samān,   al-Taujīh   fi   Tadrīs   al-Lugah  al-Arabīyah (Kairo: Dar al-

Ma’arif, 1983), h. 12. 
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Pembelajaran ‘al- ta’līm secara istilah adalah proses interaksi ilmu 

pengetahuan yang diberikan pendidik untuk keceradasan peserta 

didik. Belajar terdiri atas empat hal yaitu, pendidik, peserta didik, 

materi dan metode. 

Pernyataan tersebut dapat disimpulkan, bahwa pembelajaran adalah 

proses interaksi ilmu pengetahuan (materi) pendidik dengan peserta didik 

yang menggunakan metode dalam penyampaiannya. Lebih lanjut Mahmud Ali 

al-Saman mengemukakan hubungan antara al- ta’līm dan al-ta’allum, proses 

interaksi atau penyampaian materi (ilmu pengetahuan) pendidik kepada 

peserta didik dengan menggunakan metode pembelajaran. 

Pengajaran pada dasarnya pembelajaran, tidak ada pembelajaran tanpa 

adanya proses pengajaran suatu aktivitas mengajar.16 Pengajaran dan 

pembelajaran, bertitik fokus pada proses antara menerima dan memberi 

informasi yang bersifat ilmu. Pendidik memberi secara aktif dan peserta didik 

menerima informasi secara pasif. Menurut S. Nasution dalam Basyiruddin 

Usman, mengajar merupakan aktivitas mengorganisir atau mengatur 

lingkungan pembelajaran dengan sebaik-baiknya sehingga terjadi proses 

belajar mengajar.17        

 Belajar merupakan perintah Allah swt., kepada hamba-Nya 

sebagaimana firman Allah swt dalam Q.S. al-alaq/96: 1-5., yangmengandung 

arti kewajiban belajar: 

نَ مِ  ١ٱقۡرَأۡ بٱِسۡمِ رَب كَِ ٱلَّذِي خَلَقَ   نسََٰ  ٣ ٱقۡرَأۡ وَرَبُّكَ ٱلۡۡكَۡرَمُ  ٢نۡ عَلقٍَ  خَلَقَ ٱلِۡۡ

نَ مَا لمَۡ يعَۡلَمۡ  ٤ٱلَّذِي عَلَّمَ بٱِلۡقَلمَِ   نسََٰ  ٥  عَلَّمَ ٱلِۡۡ

Terjemahannya: 

                                                        

16 Mahmūd ‘Ali al-Samān, al-Taujīh fi Tadrīs al-Lugah al-Arabīyah, h. 12.  

 
17 Basyiruddin Usman, Metodologi Pembelajaran Agama Islam (Jakarta: PT Ciputat Pers, 

2002), h. 19. 
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Bacalah dengan (menyebut) nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia 

telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah dan 

Tuhanmulah yang maha muliah, yang mengajar (manusia) dengan 

pena. Dia mengajarkan manusia apa yang tidak diketahuinya.18 

Beberapa ahli berpendapat tetntang arti belajar, diantaranya: 

1) Ngalim Purwanto mendefenisikan belajar sebagai suatu proses yang 

menimbulkan terjadinya suatu perubahan atau pembaharuan dalam 

tingkah laku dan atau kecakapan.19 

2) Crow mendefenisikan “learning is modification of behaviour 

accompanying growth processes that are brought about throught 

adjustment to tensions initiated sensory stimulation”.20 Maksudnya, 

belajar adalah perubahan tingkah laku yang diiringi dengan proses 

pertumbuhan yang ditimbulkan, melalui penyesuaian diri terhadap 

keadaan melalui rangsangan. 

3) Morgan mendefenisikan “learning is relatively permanent change in 

behavior that is a result of past experience”.21 Belajar yaitu perubahan 

tingkah laku yang relatif tetap yang merupakan hasil dari pengalaman. 

4) Slameto mendefenisikan belajar adalah suatu proses usaha yang 

dilakukan seseorang untuk memperoleh suatu perubahan tingkah laku 

yang baru secara keseluruhan, sebagai hasil pengalamannya sendiri 

dalam interaksi dengan lingkungannya. 

                                                        

18 Departemen Agama,  Al-Qur’an dan Terjemahannya, diterjemahkan oleh Yayasan 
Penyelenggara Penerjemah Al-Qur’an (Semarang: PT. Karya Toha Putra, 2002), h. 904. 

 
19 Ngalim Purwanto,  Psikologi Pendidikan (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2000), h.                                                           

102. 

 
20 Crow and Crow, Human Development and Learning (New York: American Book 

Company, 1956), h. 251. 

 
21 Cliffort T. Morgan,  Introduction to Psychology (Mc. Hill Book Company, 1971), h. 

187. 
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5) Menurut Sudjana “belajar adalah suatu perubahan pada diri seseorang 

dalam hal pengalaman, keterampilan, pemahaman, serta perubahan 

lain.22 

Perubahan tingkah laku dalam pengertian belajar memiliki ciri sebagai 

berikut: 

1) Perubahan terjadi secara sadar. 

2) Perubahan dalam belajar bersifat kontinyu dan fungsional. 

3) Perubahan dalam belajar bersifat positif dan aktif. 

4) Perubahan dalam belajar bersifat sementara. 

5) Perubahan dalam belajar bertujuan atau terarah. 

6) Perubahan menakup seluruh aspek tingkah laku.23 

Beberapa defenisi tentang belajar yang disampaikan diatas, maka dapat 

diambil kesimpulan, bahwa belajar merupakan suatu perubahan pada tingkah 

laku seseorang, sehingga dapat menumbuhkembangkan potensi yang ada 

pada dirinya.          Belajar 

merupakan pengembangan dari potensi yang dimiliki oleh setiap orang sejak 

lahir. Hal ini sejalan dengan firman Allah swt dalam Q.S.  Al-Rum/30:30. 

ِ ٱلَّتيِ  ينِ حَنيِفٗاۚ فطِۡرَتَ ٱللََّّ ِۚ طَرَ ٱلنَّاسَ عَليَۡهَاۚ لَا تبَۡدِيلَ لِخَ فَ فأَقَِمۡ وَجۡهَكَ لِلد ِ لۡقِ ٱللََّّ

كِنَّ أكَۡثرََ ٱلنَّاسِ لَا يعَۡلَ ذََٰ  ينُ ٱلۡقيَ ِمُ وَلََٰ  ٣٠مُونَ  لِكَ ٱلد ِ

Terjemahannya: 

Maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama (islam); 

(tetaplah) firman Allah yang telah menciptakan manusia menurut 

fitrah itu. Tidak ada perubahan pada ciptaan Allah. (itulah) agama yang 

lurus; tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. 

 

                                                        

22 Slameto, Belajar dan Faktor-Faktor yang Mempengaruhinya (Jakarta: Rineka Cipta, 

1995), h. 2. 

 
23 Slameto, Belajar dan Faktor-Faktor yang Mempengaruhinya, h. 3-5 
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Pembelajaran merupakan proses interaksi edukatif dua arah antara 

pendidik dan peserta didik secara aktif. Dalam arti, interaksi sikap, mental, dan 

perbuatan dengan menggunakan sejumlah medium yang mengantarkan 

knowledge dan skill. Pendidik dalam proses interaksi ini  bertindak sebagai 

pembimbing dan fasilitator dalam menyampaikan materi ajar kepada peserta 

didik. Wina Sanjaya menggambarkan proses pembelajaran tidak terlepas atas 

tiga karakteristik yaitu, membelajarkan peserta didik, proses berlangsung di 

mana saja dan berorientasi pada pencapaian tujuan.24  

 Pembelajaran dapat pula dikatakan sebagai kegiatan belajar mengajar 

(learning process) yang terarah, terencana dan berproses dengan suatu tujuan 

yang jelas dengan memanfaatkan berbagai sumber untuk belajar.Kata 

 ‘bahasa’ dalam Bahasa Indonesia sama dengan lafaz al-lughah  dalam 

Bahasa Arab. Lafaz اللغة berasal dari kata لغي asalnya لغو yang berarti  لكلام ا

 yakni ucapan yang digunakan untuk berkomunikasi   قومالمصطلح عليه بين كل 

antar bangsa.25        

 Bahasa adalah system lambing bunyi yang digunakan oleh segolongan 

masyarakat tertentu untuk berkomunikasi dan berinteraksi. Sejak manusia 

dilahirkan sampai akhir hayatnya senantiasa dengan kegiatan berbahasa. 

Setiap bayi yang dilahirkan dianugerahi oleh Allah swt., kemampuan 

pembawaan untuk berbahasa, melalui tahapan yang sejalan dengan 

perkembangan bayi hingga dewasa, baik secara  fisik maupun psikis. 

Perkembangan Bahasa dimulai dari kelahiran sampai usia 12 bulan, bayi 

menggunakan ujran sebagai alat komunikasi. Bayi membuat satu ‘perkataan 

besar’ tentang keramaian, mengeluarkan suara dengan berteriak, mengerang, 

bersorak, dan sebagainya yang merupakan produksi dari apa yang kemudian 

menjadi huruf. Selanjutnya, dari huruf vocal kemudian menjadi suku kata dari 

                                                        

24 Wina Sanjaya, Pembelajaran dalam Implementasi Kurikulum Berbasis Kompetensi 

(Cet. ll; Jakarta: Prenada Media Group, 2006), h. 79. 

 
25 Luwis Ma’luf, al-Munjid fi al-Lughah wa al-A’lām, h. 726. 
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penggalan-penggalan bunyi, lalu kemudian menjadi satu kata.26   

 Melihat gambaran tingkatan perkembangan bahasa, maka dapat 

dikatakan bahwa bahasa merupakan salah satu hal paling menakjubkan yang 

mampu kita lakukan. Bersyukurlah kita sebagai manusia diciptakan sebaik-

baik makhluk yang dilahirkan untuk berbicara dan memahami bahasa. 

Manusia berpikir, berdoa, beramal saleh, berkreasi, berteknologi, atau dengan 

kata lain, manusia dalam proses berbudaya didukung oleh kemampuan 

berbahasa. Hal inilah yang membedakan manusia sebagai khalifah dari 

makhluk lain ciptaan Allah swt.  

Azhar Arsyad mendefinisikan bahasa sebagai berikut : 

ة .  -لغة -فإن اللغة وقيل فى جمعها : لغات هي لفظ على وزن " فعُْلةَُ " كَكُرَّ

 27ذىَ , إذا ه -, لغون , و منها : لغَِى يلغى

Terjemahnya : 

Sesungguhnya al-lugah secara bahasa adalah lafaz wazan “ fu’lah “ 
seperti kata ‘ kurah ‘. Jamaknya adalah lugah, lugun, dan daripadanya 
dibentuk kata kerja : lagi –yalgi, berbentuk sia-sia. 

Ibnu Jinni mendefinisikan bahasa sebagai berikut : 

 28اللغة هي اصوات يعبر بها كل قوم عن اغراضهم.

Terjemahnya : 

Bahasa adalah bunyi yang digunakan oleh setiap kaum untuk 

mengeskpresikan keinginanya. 

 Mahmud ‘Ali al-Samān membagi bahasa atas tiga bagian, yaitu bagian 

pertama, terdiri atas qira’ah ( bacaan ), kitabah (tulisan) dan hadis 

                                                        
26 Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama RI, 

Islam Disiplin Ilmu Bahasa Buku Daras Pendidikan Agama Islam pada Perguruan Tinggi (Jakarta: 

CV. Wirabuana, 1985), h. 15-16. 

 
27 Azhar Arsyad, Al-Madkhal ilā Ṭuruq Ta’līm al-Lugah  al-‘Arabiyyah li Mudarris   al-

Lugah al-‘Arabiyyah (Ujungpandang: Ahkam, 1998),, h.1. 
 
28 Abu al-Fath Usman bin Jinny, al-Khasāis ( Jilid I ; Kairo : Dar al-Kutub, 1952), h.33. 
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(percakapan). Pembagian bahasa yang kedua, yaitu: (1) Malfuzah (nutqiyyah) 

terdiri atas bacaan yang dihajarkan, komunikasi,diskusi, dan dialog/ceramah, 

(2) Tulisan, (3) Malhuzat, seperti bacaan dengan diam. Sedangkan yang ketiga, 

pembagian bahasa terdiri atas : (1) menekankan pada pengetahuan seperti 

:bacaan, kitabah, ta’bir dan (3) penekanan pada seni seperti nusus, mahfudzat, 

anasyid.29        

 Sedangkan pengertian bahasa Arab dalam al-mu’jam al-wasīṭ 

disebutkan, bahasa adalah suara-suara yang diungkapkan oleh setiap 

masyarakat untuk menyampaikan maksud-maksud mereka.30 Mahmud Ali’ al-

Saman mengemukakan : 

وح عليه اللغة العربية من أشهر اللغات السامية التى هي نسبة سام بن ن

 31السلام .

Terjemahnya : 

Bahasa Arab adalah bahasa Semit paling terkenal yang merupakan 

nisbah kepada Sam bin Nuh a.s. 

 Bahasa Arab merupakan salah satu bahasa tertua di dunia, namun 

keadaannya pada awal pertumbuhan dan perkembangannya tidak diketahui, 

hanya dimulai sesudah abad ke-3. Sayyid ahmad al Hasyimi mendefinisikan 

bahasa Arab sebagai salah satu rumpun bahasa semit yaitu bahasa bangsa arab 

kuno yang menempati jazirah arab di Ujung Asia Barat.32 

Musthafa al-Gulayaini mendefinisikan bahasa Arab, yaitu : 

                                                        

29 Mahmūd ‘Ali al-Samān, at-Taujīh fi Tadrīs al-Lugah al-Arabīyah, h. 51. 
 
 30 Ibrahim Mustafa dkk, al-Mu’jam al-Wasīṭ, (Istanbul: Al-Maktaba al-Islamiyah 
Cetakan: ke 4 Tahun 2004), hlm. 831. 

31 Mahmūd ‘Ali al-Samān, at-Taujīh fi Tadrīs al-Lugah al-Arabīyah, h.19. 
32 Mahmūd ‘Ali al-Samān, at-Taujīh fi Tadrīs al-Lugah al-Arabīyah, h. 149. 
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 33اللغة العربية هي الكلمات التي يعبر بها العرب عن اغراضهم ومقاصدهم.

Terjemahnya :  

Bahasa Arab adalah kata-kata atau kalimat yang diungkapkan oleh 

orang arab untuk menyatakan maksud dan gagasannya. 

‘Ali al-Najjar mendefinisikan bahasa Arab : 

اللغة العربية هي اوسع اللغات واغناها واقواها 

 تصوبرا.34

Terjemahnya: 

Bahasa Arab adalah merupakan bahasa yang luas dan terkaya 

kandungannya, deskripsi pemaparannya sangat dalam dan mendetail. 

Dari beberapa pendapat tersebut, penulis dapat menyimpulkan 

pengertian bahasa Arab sebagai bahasa yang sudah berumur sangat lama, 

terkenal dengan nama “Samiyyah” yang dinisbatkan kepada Sam bin Nuh a.s. 

Bahasa Arab adalah bahasa yang dipergunakan orang-orang Arab menjelaskan 

tentang maksud mereka.      

 

2.  Teori Belajar dan Pembelajaran Bahasa 

Supaya tidak terjadi kesalahpahaman tentang teori, maka penulis akan 

mengemukakan arti teori sebelum membahas tentang teori belajar dan 

pembelajaran.  Teori adalah suatu himpunan dari konstruk-konstruk (konsep-

konsep), definisi-definisi dan proposisi-proposisi yang saling berkaitan dan 

menyatakan suatu pandangan yang sistematis tentang suatu fenomena 

                                                        

33 Mustafa al Gulayaini, Jami’ al-Durus al-Arabiyah Jilid. I. Diterjemahkan oleh Muh 
zuhri et.  al. ,eds., dengan judul Pelajaran Bahasa arab Lengkap ( Cet. I; Semarang: al-Syifa, 
1992), h. 13. 

 
34 Ali al-Najjar dalam Taufiq Muhammad Syahin,’ Awamil Tanmiyah al-Lughah al-

Arabiyyah ( Kairo: Maktabah Wahdah, 1980), h. 35. 
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dengan cara menentukan hubungan  antarvariabel  dengan  tujuan 

menjelaskan fenomena tersebut.35    Bruner menjelaskan bahwa teori belajar 

adalah deskriptif sedangkan teori pembelajaran adalah preskriptif.36 Artinya, 

teori belajar mendeskripsikan terjadinya proses belajar sedangkan teori 

pembelajaran mendeskripsikan strategi atau metode pembelajaran yang 

optimal yang dapat memudahkan proses belajar ini.    

 Adapun kelebihan dan kekurangan dari teori belajar deskriptif dan 

teori belajar preskriptif sebagai berikut: kelebihan teori belajar deskriptif 

lebih terkonsep sehingga siswa lebih memahami materi yang akan 

disampaikan dan mendorong siswa untuk mencari sumber pengetahuan 

sebanyak-banyaknya dalam mengerjakan suatu tugas. Kekurangannya adalah 

kurang memperhatikan sisi psikologis siswa dalam memahami suatu materi. 

Sedangkan kelebihan belajar preskriptif lebih sistematis sehingga memiliki 

arah dan tujuan yang jelas, banyak memberi motivasi agar terjadi proses 

belajar, serta mengoptimalisasikan kerja otak secara maksimal. 

Kekurangannya adalah membutuhkan waktu cukup lama.37  

Ada empat kategori utama atau kerangka filosofis mengenai teori 

belajar, yaitu: teori behaviorisme, teori belajar kognitivisme, teori belajar 

konstruktivisme dan teori belajar humanisme. Teori belajar behaviorisme 

menekankan pada respon siswa setelah diberi stimulus oleh guru, teori belajar 

kognitivisme menekankan pada penangk apan siswa terhadap materi yang 

diberikan, teori belajar konstruktivisme menekankan pada pengalaman yang 

                                                        

35Suyono dan Haroyanto, Belajar dan Pembelajaran. (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 

2014), h. 27. 

36 Degeng, I Nyoman Sudana, Belajar dan Pembelajaran (Malang: Laboratorium 

Teknologi Pendidikan Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Malang, 2005), h. 4. 

37 Thobroni, Muhammad dan Arif Mustofa, Belajar dan Pembelajaran: Pengembangan 

Wacana dan Praktik Pembelajaran dalam Pembangunan Nasional. (Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 
2013), h. 60-61. 
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dimiliki siswa untuk membentuk pengetahuannya sendiri dan teori belajar 

humanisme menekankan pada perubahan sikap siswa.    

 

a. Teori Behaviorisme 

Aliran behavioristik menurut Wati, belajar pada hakikatnya adalah 

pembentukan asosiasi antara kesan yang ditangkap dengan panca indera 

dengan kecenderungan untuk bertindak atau hubungan antara stimulus dan 

respon.38 Menurut Thobroni dan Mustofa bahwa pada teori behaviorisme, 

belajar merupakan akibat adanya interaksi antara stimulus dan respon.39 

Stimulans tidak lain adalah lingkungan belajar anak, baik yang internal 

maupun eksternal yang menjadi penyebab belajar, sedangkan response adalah 

akibat atau dampak, berupa reaksi fisik terhadap stimulans.  Faktor 

yang dianggap penting oleh aliran behavioristik adalah bahwa faktor 

penguatan (reinforcemen). Bila penguatan ditambahkan (positife reinforment), 

respon akan semakin kuat. Begitu pula bila respon dikurangi/dihilangkan 

(negative reinforcement) respon juga semakin kuat.40 Ada beberapa ciri 

dari rumpun teori ini, yaitu: (1) mengutamakan unsur-unsur atau bagian-

bagian kecil, (2) bersifat mekanistis, (3) menekankan peranan lingkungan, (4) 

mementingkan pembentukan respon dan (5) menekankan pentingnya latihan. 

Pembelajaran behaviorisme ini bersifat molekuler, artinya lebih menekankan 

kepada elemen-elemen pembelajaran, memandang kehidupan individu terdiri 

dari unsur-unsur seperti halnya molekul.41    

                                                        

38 Wati, widya. Strategi Pembelajaran Teori Belajar dan Pembelajaran, (Konsentrasi 

Pendidikan Fisika Program Pasca Sarjana Universitas Negeri Padang, 2010), h.4. 

39 Thobroni, Muhammad dan Arif Mustofa, Belajar dan Pembelajaran: Pengembangan 

Wacana dan Praktik Pembelajaran dalam Pembangunan Nasional. (Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 
2013), h. 60. 

40 Thobroni, Muhammad dan Arif Mustofa, Belajar dan Pembelajaran: Pengembangan 
Wacana dan Praktik Pembelajaran dalam Pembangunan Nasional, h. 60-61.  

41 Suyono dan Haroyanto, Belajar dan Pembelajaran. (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 

2014), h. 58. 
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    Harley dan Davis mengungkapkan bahwa 

prinsip-prinsip teori belajar behaviorisme yang banyak dipakai di dunia 

pendidikan. Pertama, proses belajar dapat berhasil dengan baik apabila 

pembelajar ikut berpartisipasi secara aktif di dalamnya. Kedua, materi 

pembelajaran dibentuk dalam bentuk unit-unit kecil dan diatur berdasarkan 

urutan yang logis sehingga pembelajar mudah mempelajarinya. Ketiga, tiap-

tiap respon perlu diberi umpan balik secara langsung sehingga pembelajaran 

dapat mengetahui apakah respon yang diberikan telah benar atau belum. 

Keempat, Setiap kali pembelajar memberikan respon yang benar, pembelajar 

perlu diberi penguatan. Penguatan positif ternyata lebih baik dari pada 

penguatan negatif.42 Implikasi prinsip-prinsip behaviorisme pada kegiatan 

pembelajaran adalah: (1) Kegiatan belajar adalah kegiatan figurative, (2) 

belajar menekankan perolehan informasi dan penambahan informasi, (3) 

belajar merupakan proses dialog imperative, bukan dialog interaktif, (4) 

belajar bukan proses organik dan konstruktif, melainkan proses mekanik, dan 

(5) aktifitas belajar didominasi oleh kegiatan menghafal dan latihan. Hal-hal 

yang harus diperhatikan dalam menerapkan teori ini adalah: (1) 

mementingkan pengaruh lingkungan, (2) mementingkan bagian-bagian, 

mementingkan peranan reaksi, (4) mengutamakan mekanisme terbentuknya 

hasil belajar melalui prosedur stimulus respon.43    

 Dalam teori behaviorisme ini ditemukan beberapa kelebihan dan 

kekurangan. Kelebihan-kelebihan tersebut meliputi: (1) membiasakan guru 

bersikap jeli dan peka pada situasi dan kondisi belajar, (2) murid dibiasakan 

belajar mandiri, (3) mampu membentuk suatu perilaku yang diinginkan 

mendapatkan penguatan positif dan perilaku yang kurang sesuai mendapat 

                                                        

42 Thobroni, Muhammad dan Arif Mustofa, Belajar dan Pembelajaran: Pengembangan 

Wacana dan Praktik Pembelajaran dalam Pembangunan Nasional, h. 65. 

 43 Suprijono, Agus. Corperatative Learning: Teori dan Aplikasi PIKEM (Jogjakarta: 

Pustaka Jakarta, .20019), h. 21. 
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penghargaan negatif (4) melalui pengulangan dan pelatihan yang 

berkesinambungan dapat mengoptimalkan bakat dan kecerdasan siswa yang 

sudah terbentuk sebelumnya. (5) bahan pelajaran yang disusun sederhana 

mampu menghasilkan sesuatu yang konsisten dibidang tertentu,dapat 

mengganti stimulus satu dengan stimulus yang lainnya sampai muncul respon 

yang diinginkan, (7) cocok untuk memperoleh pengetahuan praktik, 

pembiasaan spontanitas dan daya tahan, serta (8) cocok untuk melatih anak 

yang masih membutuhkan dominasi peran orang dewasa.44  

 Kekurangan-kekurangan teori belajar behaviorisme, antara lain: (1) 

dalam proses belajar mengajar siswa dianggap sebagai objek pasif yang selalu 

membutuhkan motivasi dan penguatan dari pengajar, (2) memandang bahwa 

pengetahuan bersifat objektif, tetap, pasti tidak berubah, (3) siswa diharapkan 

memiliki pemahaman yang sama tentang pengetahuan yang diajarkan, dan (4) 

proses berpikir siswa adalah meng-copy paste pengetahuan seperti apa yang 

dipahami pengajar.45                                          b.  Teori Kognitivisme 

 Para ahli psikologi kognitif berpendapat bahwa kita bukanlah 

penerima rangsangan yang pasif, otak manusia secara aktif mengolah 

informasi yang diterima dan mengubahnya dalam bentuk dan kategori baru. 

Kognitif ini mengacu pada pada proses mental dari persepsi, ingatan dan 

pengolahan informasi yang memungkinkan seseorang memperoleh 

pengetahuan, memecahkan persoalan, dan merencanakan masa depan.46 

Maksud dari persepsi disini adalah proses yang menyangkut masuknya pesan 

atau informasi ke dalam otak manusia. Melalui persepsi manusia akan terus 

menerus mengadakan hubungan dengan dengan lingkungannya dan 

hubungan ini dilakukan melalui panca indera yaitu indera penglihatan, 

                                                        

44 Thobroni, Muhammad dan Arif Mustofa, Belajar dan Pembelajaran: Pengembangan 

Wacana dan Praktik Pembelajaran dalam Pembangunan Nasional, h. 85. 
45 Suyono dan Haroyanto, Belajar dan Pembelajaran, h. 70. 
 
46 Hilgard, Ernest, R, dkk. 1983. Pengantar Psikologi. (Jakarta: Erlangga, 1983), h. 10-

11. 



22 
 

  
 

 
 

pendengaran, peraba, perasa dan pencium.47   

 Thobroni dan Mustofa menjelaskan bahwa pada teori ini lebih 

menekankan kepada proses belajar daripada hasil belajar.48 Bagi yang 

menganut aliran kognitivistik, belajar tidak hanya melibatkan hubungan 

antara stimulus dan respon. Lebih dari itu, belajar melibatkan proses berpikir 

yang sangat kompleks. Piaget berpendapat bahwa proses belajar harus 

disesuaikan dengan tahapan perkembangan kognitif yang dilalui siswa.49 

Tahapan tersebut dibagi menjadi empat tahap yaitu, tahap sensori motor, 

tahap pra-operasional, tahap operasional konkret dan tahap operasional 

formal.         Tahap 

sensori motor berlangsung sejak anak lahir sampai usia 2 tahun, intelegensi 

yang dimiliki anak tersebut masih primitif dalam arti masih didasarkan pada 

perilaku terbuka.50 Pada tahap ini anak mulai mengenal diri sebagai pelaku 

kegiatan dan mulai bertindak dengan tujuan tertentu, misalnya menarik 

seutas tali untuk menggerakkan sebuah mobil atau menggoncangkanmainan 

supaya bersuara dan anak menguasai keadaan tetap objek (object 

permanence): menyadari bahwa benda tetap ada meskipun tidak lagi 

terjangkau oleh indera.51     Tahap 

praoperasional berlangsung sejak umur 2-7 tahun, seorang anak masih sangat 

dipengaruhi oleh hal-hal khusus yang didapat dari pengalaman menggunakan 

indera sehingga anak belum mampu melihat hubungan-hubungan dan 

                                                        

47 Slameto, Belajar dan Faktor-Faktor yang Mempengaruhi. (Jakarta: PT Rineka Cipta, 
2010), h. 102 

 
48 Thobroni, Muhammad dan Arif Mustofa, Belajar dan Pembelajaran: Pengembangan 

Wacana dan Praktik Pembelajaran dalam Pembangunan Nasional, h. 95. 
49 Hamzah B Uno. Orientasi Baru dalam Psikologi Pembelajaran. (Jakarta: PT Bumi 

Aksara, 2006), h. 11. 

 
50 Syah, Muhibbin. Psikologi Belajar. (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013),  h. 26. 

 
51 Hilgard, Ernest, R, dkk. 1983. Pengantar Psikologi, h. 97. 
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menyimpulkan sesuatu secara konsisten.52 Pada tahap ini anak mulai belajar 

menggunakan bahasa dan menggambarkan objek dengan imajinasi dan kata-

kata. Berpikir masih bersifat egosentris: mempunyai kesulitan menerima 

pandangan orang lain. Mengklasifikasikan objek menurut tanda, misalnya: 

mengelompokkan semua balok merah tanpa memperhatikan bentuknya atau 

semua balok persegi tanpa memperhatikan warnanya.53    

      Tahap operasional konkret 

berlangsung sejak umur 7-12 tahun. Anak mampu berpikir logis mengenai 

objek dan kejadian. Menguasai konservasi jumlah (usia 7 tahun), jumlah tak 

terbatas (usia 7 tahun), dan berat (usia 9 tahun). Disini anak dapat 

mengklasifikasikan objek menurut beberapa tanda dan mampu menyusunnya 

dalam suatu seri berdasarkan satu dimensi, seperti ukuran.54 Jadi bisa 

disimpulkan bahwa tahap ini anak sudah dapat membuat kesimpulan dari 

sesuatu pada situasi yang nyata, Misalnya antara bentuk dan ukuran.  

       Tahap operasional formal 

berlangsung sejak umur 12 tahun keatas. Kegiatan kognitif seseorang tidak 

mesti menggunakan benda nyata. Pada tahap ini kemampuan menalar secara 

abstrak meningkat sehingga seseorang mampu berpikir secara deduktif. Pada 

tahap ini pula, seorang mampu mempertimbangkan beberapa aspek dari 

suatu situasi secara bersama-sama.55 Umur yang dicantumkan diatas 

merupakan hasil penelitian piaget dinegaranya. Meskipun demikan umur yang 

telah dicantumkan dapat dijadikan pedoman.     

    Pakar kognitiv lainnya adalah Bruner dan David P. 

                                                        

 
52 Thobroni, Muhammad dan Arif Mustofa, Belajar dan Pembelajaran: Pengembangan 
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53 Hilgard, Ernest, R, dkk. 1983. Pengantar Psikologi, h. 97. 

 
54 Hilgard, Ernest, R, dkk. 1983. Pengantar Psikologi, h. 97. 
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Ausubel. Bruner menyebut teori ini dengan sebutan free discovery learning.56 

Menurut teori ini, proses belajar akan berjalan dengan baik untuk menemukan 

suatu aturan (termasuk konsep, teori, definisi dan sebagainya). Pada tahap ini 

Bruner menjelaskan bahwa perkembangan kognitif seseorang melalui tiga 

tahap yang ditentukan oleh caranya melihat lingkungan. Pertama, Tahap 

enaktik yaitu seseorang melakukan aktivitas-aktivitas dalam upayanya untuk 

memahami lingkungan sekitarnya. Kedua, tahap ikonik yaitu suatu tahap 

pembelajaran yang bersifat abstrak, dipelajari siswa dengan menggunakan 

ikon, gambar atau diagram yang menggambarkan kegiatan nyata dengan 

benda-benda konkrit. Ketiga, tahap simbolik yaitu seseorang telah mampu 

memiliki ide-ide abstrak yang sangat dipengaruhi oleh kemampuannya dalam 

berbahasa dan logika.57       Bruner 

dan David P. Ausubel mengatakan bahwa seorang SD yang mampu 

mengucapkan “Ana Rosa”, tetapi anak tersebut tidak mengathui suku kata “ro” 

dan suku kata “sa”. Terdapat juga siswa SMA yang dapat mengucapkan hukun 

nashab dengan sempurna tapi tidak dapat menentukan suatu kata itu naṣab 

apa tidak. Cara belajar yang dilakukan siswa SD dan SMP tersebut disebut 

dengan belajar hafalan. Contoh lain yang dapat dikemukakan sebagai belajar 

hafalan ini adalah terdapat beberapa siswa yang dapat mengucapkan tanda-

tanda rafā’ tapi siswa tersebut tidak mengerti arti tanda-tanda tersebut dan 

tidak dapat menggunakannya.58  Setelah mengkaji beberapa tahap 

yang dilakukan oleh teori kognitif, maka ditemukan beberapa kelebihan dan 

kekurangan. Kelebihan pada teori kognitif diantaranya, (1) menjadikan siswa 

lebih kreatif dan mandiri, (2) membantu siswa mempelajari bahan belajar 

                                                        

 
56 Hamzah B Uno. Orientasi Baru dalam Psikologi Pembelajaran. (Jakarta: PT Bumi 

Aksara, 2006), h. 12. 

 
57 Thobroni, Muhammad dan Arif Mustofa, Belajar dan Pembelajaran: Pengembangan 
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secara lebih mudah. Adapun kekurangannya, (1) teori tidak menyeluruh untuk 

semua tingkat pendidikan, (2) sulit dipraktikkan, khususnya ditingkat lanjut, 

dan (3) bebeapa prinsip seperti intelegensi sulit dipahami dan pemahamannya 

masih belum tuntas.  c. Teori Konstruktivisme 

Secara filosofis, belajar menurut teori konstruktivisme adalah 

membangun pengetahuan sedikit demi sedikit yang kemudian hasilnya 

diperluas melalui konteks yang terbatas dan tidak sekonyong-konyong. 

Pengetahuan bukanlah seperangkat fakta-fakta, konsep-konsep atau kaidah 

yang siap untuk diambil atau diingat. Manusia harus mengkonstruksi 

pengetahuan itu dan memberi makna melalui pengalaman nyata.59 

 Dalam proses belajar dikelas, siswa perlu dibiasakan untuk 

memecahkan masalah, menemukan sesuatu yang berguna bagi dirinya, dan 

bergelut dengan ide-ide. Guru tidak akan mampu memberikan semua 

pengetahuan kepada siswa. siswa harus mengkonstruksikkan pengetahuan di 

benaknya sendiri, esensi dari teori konstruktivisme adalah ide. Siswa harus 

menemukan dan mentransformasikan suatu informasi kompleks ke situasi 

lain. Dengan dasar itu, maka belajar dan pembelajaran harus dikemas menjadi 

proses “mengkonstruksi” bukan menerima “pengetahuan”.60 Thobroni dan 

Mustofa menyebutkan bahwa karakteristik/ciri pembelajaran secara 

konstruktivisme adalah sebagai berikut: (1) memberi peluang kepada 

pembelajar untuk membina pengetahuan baru melalui keterlibannya dalam 

dunia sebenarnya, (2) mendorong ide-ide pembelajar sebagai panduan 

merancang pengetahuan, (3) mendorong pembelajar secara koperatif, (4) 

mendorong dan menerima usaha dan hasil yang diperoleh pembelajar, (5) 

mendorong pembelajar mau bertanya dan berdialog dengan guru, (6) 

menganggap pembelajaran sebagai suatu proses yang sama penting dengan 
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hasil pembelajaran, dan (7) mendorong proses inkuiri pembelajar melalui 

kajian dan eksperimen.61      Baharuddin 

dan Wahyuni mengatakan bahwa pendekatan belajar konstruktivisme 

memiliki beberapa strategi dalam proses belajar meliputi: Top down 

processing yaitu siswa belajar dimulai dari masalah yang kompleks untuk 

dipecahkan, kemudian menghasilkan atau menemukan keterampilan yang 

dibutuhkan. Misalnya, siswa diminta untuk menulis kalimat-kalimat kemudian 

siswa akan belajar untuk membaca, belajar tentang tata bahasa kalimat-

kalimat tersebut dan kemudian bagaimana menulis titik dan komanya. 

Cooperative learning, yaitu strategi yang digunakan untuk proses belajar, 

dimana siswa akan mudah menemukan secara komperehensif konsep-konsep 

yang sulit jika siswa mendiskusikannya dengan siswa lain tentang problem 

yang dihadapi. Generative learning, strategi ini menekankan pada adanya 

integrasi yang aktif antara materi atau pengetahuan yang baru diperoleh 

dengan skemata. Dengan Generative learning ini siswa diharapkan menjadi 

lebih melakukan adaptasi ketika menghadapi stimulus baru.62 Prinsip-

prinsip pembelajaran dengan pendekatan konstruktivisme melahirkan 

berbagai macam model pembelajaran. Model pembelajaran tersebut adalah 

discovery learning, siswa didorong untuk belajar dengan diri mereka sendiri. 

Reception learning, siswa tidak selalu mengetahui apa yang penting atau 

relevan, dan beberapa siswa membutuhkan motivasi eksternal untuk 

mempelajari apa yang diajarkan disekolah .63 Asstided learning, bahwa 

perkembangan kognitif terjadi melalui interaksi dan percakapan seorang anak 

dengan lingkungan disekitarnya.64 Active learning, belajar bukan merupakan 

konsekuensi otomatis dari penyampaian informasi kepada siswa. belajar 

                                                        

61 Thobroni, Muhammad dan Arif Mustofa, Belajar dan Pembelajaran: Pengembangan 

Wacana dan Praktik Pembelajaran dalam Pembangunan Nasional, h. 109. 
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membutuhkan keterlibatan mental dan tindakan sekaligus. The accelerated 

learning, bahwa pembelajaran itu berlangsung cepat, menyenangkan dan 

memuaskan. Quantum learning, mengasumsikan bahwa kemampuan siswa 

menggunakan kemampuan nalar dan emosinya secara jitu akan mampu 

membuat loncatan prestasi yang tidak bisa terduga sebelumnya, teori ini 

dapat memadukan potensi fisik, psikis, dan emosi siswa menjadi satu kesatuan 

yang integral. Contextual teaching and learning (CTL) konsep belajar yang 

membantu guru mengaitkan antara materi yang diajarkannya dengan situai 

dunia nyata siswa dan mendorong siswa membuat hubungan antara 

pengetahuan dengan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari.65

 Menurut Satyasa, bahwa tujuan dan hasil belajar menurut paradigma 

konstruktivisme ada tiga: (1) proses, proses yang mendasarkan diri pada nilai 

sebagai dasar untuk mempersepsikan apa yang terjadi apabila siswa 

diasumsikan belajar. Nilai tersebut didasari asumsi bahwa dalam belajar siswa 

berkembang secara alamiah. (2) transfer belajar, bahwa siswa dapat 

menggunakan dibandingkan hanya dapat mengingat apa yang dipelajari. 

Tanda pemahaman mendalam adalah kemampuan mantransfer apa yang 

dipelajari kedalam situasi baru. (3) Bagaimana belajar, alternativ 

pencapaiannya adalah dengan memberdayakan keterampilan berpikir 

siswa.66        

 Dampak teori konstruktivisme terhadap pembelajaran antara lain: (1) 

pada tujuan pendidikan, menghasilkan individu atau anak yang memiliki 

kemampuan berpikir untuk menyelesaikan setiap masalah yang dihadapi, (2) 

pada kurikulum, konstruktivisme tidak memerlukan kurikulum yang 

distandarisasikan. Oleh karena itu, memerlukan kurikulun yang telah 

disesuaikan dengan pengetahuan awal siswa, pada pengajaran, bahwa 
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pendidik berfokus pada bagaimana menyusun hubungan antar fakta-fakta 

serta memperkuat perolehan pengatahuan yang baru bagi siswa. pengajar 

harus menyusun strategi pembelajarannya dengan memperhatiakn 

respon/tanggapan siswa serta mendorong siswa untuk menganalisis, 

menafsirkan dan meramalkan informasi, (4) pada pembelajar, diharapkan 

selalu aktif dan dapat menemukan cara belajar yang sesuai dengan dirinya, (5) 

pada penilaian, tidak memerlukan adanya tes yang baku sesuai dengan tingkat 

kelas. Namun justru memerlukan penilaian proses pembelajaran (penilaian 

autentik) sehingga siswa berperan lebih besar dalam menilai dan hasil 

belajarnya sendiri.      

d. Teori Humanisme 

Pendekatan humanistik muncul sebagai bentuk ketidaksetujuan pada 

dua pandangan sebelumnya, yaitu pandangan psikoanalisis dan behavioristik 

dalam menjelaskan tingkah laku manusia. Ketidaksetujuan ini berdasarkan 

pada anggapan bahwa pandangan psikoanalisis terlalu menunjukkan 

pesimisme suram dan keputusasaan, sedangkan pada pandangan 

behavioristik dianggap terlalu kaku (mekanistik), pasif, statis, dan penurut 

dalam menggambarkan manusia hanyalah sosok yang hidup dan bertindak 

seperti robot.67       

 Thobroni dan Mustofa menjelaskan bahwa Humanisme lebih melihat 

pada sisi perkembangan kepribadian manusia.68 Pendekatan ini melihat 

kejadian, yaitu bagaiman manusia membangun dirinya untuk melakukan hal-

hal yang positif. Adapun Aliran humanistik memandang bahwa belajar bukan 

sekedar pengembangan kualitas kognitif saja, melainkan juga sebuah proses 

yang terjadi dalam diri individu yang melibatkan seluruh bagian atau domain 

yang ada. Domain-domain tersebut meliputi domain kognitif, afektif, dan 
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psikomotorik. Dari penjelasan diatas dapat diketahui bahwa tujuan yang ingin 

dicapai dalam proses pembelajaran adalah bagaimana siswa menjadi individu 

yang bertanggung jawab, penuh perhatian terhadap lingkungannya, 

mempunyai kedewasaan emosi dan spiritual.69   

 Aplikasi teori humanistik dalam pembelajaran lebih menunjukkan 

pada ruh atau spirit selama proses pembelajaan yang mewarnai metode-

metode yang diterapkan, proses yang umumnya dilalui menurut Thobroni dan 

Mustofa adalah sebagai berikut: Merumuskan tujuan belajar yang jelas, 

mengusahakan patisipasi aktif siswa melalui kontrak belajar yang bersifat 

jelas, jujur, dan positif. Mendorong siswa untuk mengembangkan 

kesanggupan siswa untuk belajar dan inisiatif sendiri, mendorong siswa untuk 

peka dan berpikir kritis, serta memaknai proses pembelajaran secara mandiri. 

Siswa didorong untuk bebas mengemukakan pendapat, memilih pilihannya, 

melakukan apa yang diinginkan, dan menanggung risiko perilaku yang 

ditunjukkan. Guru menerima siswa apa adanya, berusaha memahami jalan 

pikiran siswa, tidak menilai secara normatif, tetapi mendorong siswa untuk 

bertanggung jawab atas segala resiko proses belajarnya. Memberikan 

kesempatan siswa untuk maju sesuai dengan kecepatannya dan evaluasi 

diberikan secara individual berdasarkan perolehan prestasi siswa.70

 Adapun kelebihan dan kekurangan teori humanistik dapat dijelaskan 

sebagai berikut: Kelebihan, teori ini cocok diterapkan dalam materi 

pembelajaran yang bersifat pembentukan kepribadian, hati nurani, perubahan 

sikap, dan analisis terhadap fenomena sosial, indikator keberhasilannya 

bahwa siswa merasa senang, bergairah, berinisiatif dalam belajar, dan terjadi 

perubahan pola pikir, serta sikap atas kemauan sendiri, dan siswa diharapkan 

menjadi manusia yangn bebas, tidak terikat oleh pandangan orang lain dan 

mengatur dirinya sendiri secara bertanggung jawab. Adapun kekurangannya 
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bahwa siswa yang tidak mau memahami potensi dirinya akan ketinggalan 

dalam proses belajar.71    

 

B. Pendekatan All in One System 

1. Pengertian Pendekatan All in One System 

Pendekatan all in one system adalah pendekatan yang menghendaki 

pengajaran bahasa Arab sebagai sebuah sistem, materi-materi pelajaran bahasa 

Arab tidak diajarkan sevcara terpisah tetapi harus diajarkan secara terkait, baik 

membaca, mendengar, berbicara, maupun menulis. Pendekatan ini tidak 

menekankan pengajaran pada pengetahuan bahasa, tetapi lebih menekankan pada 

kemampuan berbahasa, baik lisan maupun tulisan.72  Dalam literatur inggris dikenal 

dengan istilah all in one system. All in one (dalam bentuk idiom) berarti semua ada, 

system merupakan bentuk noun/kata benda. Dalam bahasa Indonesia, sistem berarti 

susunan yang teratur dari pandangan, dan perangkat unsur yang secara teratur saling 

berkaitan sehingga membentuk suatu totalitas.73 Adapun pengertian all in one 

system atau naẓarīyah al-wiḥdah secara terminologis dikemukakan oleh para ahli di 

antaranya: 

a. ‘Abd al-‘Alīm Ibrahīm, dalam kitabnya al-Muwajjih al-Fannī li mudarrisi 

al-Lugah al-Arabīyah, adalah: 
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Tinggi Agama Islam IAIN (Jakarta: DEPAG RI, RI, 1976), h. 11. 
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قَةٌ مُخْتلَِفَةٌ,المُرَادُ بِهَا فِى تعَْلِيْمِ الْلغَُةِ أنْ ننَْظرُُ اِلى الْلغَُة, عَلى انََّ   هَا وِحْدةٌَ مُترََابطةٌ مُتمَاسِكَةٌ, وَليَْسَتْ فرُاعًا مُفرََّ

الموضوع او النص محورا تدورحوله جميع الدراسات اللغوية,  ذولتطبيق هذه النظرية فى تعليم اللغة يتخ

 74...وق, والحفظ, والاملاء, والتدريب اللغوىذبير, والتأفيكون هو موضوع القراءة, والت

Artinya: 

Yang dimaksud dengan naẓarīyah al-wiḥdah dalam pengajaran bahasa 
adalah pandangan bahwa bahasa itu satu kesatuan yang utuh, tidak 
terpisah-pisah. Dan tehnik yang digunakan dalam pengajaran Bahasa 
dengan pendekatan ini, yaitu dengan menentukan topik atau teks yang 
berbicara tentang atau merangkum semua pelajaran bahasa, seperti 
topik bacaan, ta’bīr (ungkapan), tawazzuq, mahfūẓat, imlā’, dan latihan-
latihan.  

b. Mahmūd ‘Ali al-Samān, yaitu:  

تقسم فروعا متفرفة, يخصص  ة, فلاطالتى تقول بتعلم اللغة العربية وحدة متراب ةالوحدة هى النظري ةنظري

, وانما يتخذ موضوع او نص ما محورا تدور حوله جميع ةخاص لكل فرع منها كتاب خاص, يدرس فى حصة

 75الفروع والدراسات اللغوية فى وقت واحد...

Artinya: 

Naẓarīyah al-Wiḥdah adalah teori yang menyatakan bahwa pembelajaran 

Bahasa Arab adalah satu kesatuan yang saling terkait, tidak terbagi dalam 

beberapa cabang yang terpisah yang memiliki buku dan jam pelajaran 

khusus, hanya diambil suatu tema atau naskah apa saja sebagai materi pokok 

yang mengandung semua cabang pembelajaran Bahasa dalam satu waktu. 

 

c. Azhar Arsyad mengemukakan bahwa Naẓarīyah al-Wiḥdah (teori kesatuan) 

adalah suatu teori yang memandang bahwa Bahasa Arab adalah suatu 

kesatuan bukan bercabang-cabang atau terpisah-pisah dan materi pelajaran 

                                                        

74 ‘Abd al-‘Alīm Ibrahīm, al-Muwajjih al-Fannī li mudarrisi al-Lugah al-Arabīyah (Cet. 
X; Kairo, Dar al-Ma’arif, 1968), h. 50. 

75 Mahmūd ‘Ali al-Samān, at-Taujīh fi Tadrīs al-Lugah al-Arabīyah (Kairo: Dar al-
Ma’arif, 1983), h. 57  
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diajarkan dalam satu waktu seperti topik bacaan, ta’bīr (ungkapan), nahwu, 

mahfūẓat, imlā’, dan lain-lain.76 

d. Fatih Ali Yunus sebagaimana di kutip oleh Imam Makruf mengungkapkan 

pandangannya bahwa teori kesatuan ini sejalan dengan pendapat Gestalt 

bahwa sesungguhnya keseluruhan itu lebih besar dari bagian-bagiannya, 

dan bahwasanya bagian itu tidak memiliki arti yang jelas kecuali 

dihubungkan dengan keseluruhannya, dan bahwasanya bagian itu lebih jelas 

lagi ketika diulang-ulang di beberapa tempat yang berbeda dan berkali-kali 

disebutkan dalam keseluruhan.77 

Pendekatan ini memandang bahwa bahasa sebagai sistem terdiri atas 

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

dipisah-pisahkan (integral). Karena itu, kekurangan salah satu unsur atau 

subsistem dalam suatu sistem akan menimbulkan gangguan dan hambatan 

bagi unsur lainnya. Subsistem Bahasa yang dimaksud terdiri terdiri dari tata-

bunyi, kosakata, tata-kalimat, dan ejaan (tulisan).78  

Karena merupakan satu kesatuan, ada beberapa karakteristik 

pembelajaran dengan sistem ini, antara lain (a) semua unit bersumber pada 

satu silabus dan buku sebagai silabus dan buku Bahasa Arab; (b) semua unit 

diajarkan dalam alokasi waktu yang sama sebagai waktu pembelajaran Bahasa 

Arab; (c) semua unit diajarkan oleh guru yang sama sebagai guru Bahasa Arab; 

dan (d) dalam hal penilaian, guru memberikan nilai akhir tidak untuk setiap 

unit, melainkan nilai akhir Bahasa Arab sesuai dengan tujuan akhir 

pembelajaran Bahasa Arab.79       

                                                        

76 Azhar Arsyad, Madkhal Ilā Turuq Ta’līm al-Luhgah al-Ajnabīyah Limudarrisi al-
Lugah   al-Ajnabīyah. ., h. 81. 

 
77 Imam Makruf,. Strategi Pembelajaran Bahasa Arab Aktif  (Cet. I; Semarang: Need’s 

Press), h. 65. 
 
78 Ahmad Izzan. Metodologi Pembelajaran Bahasa Arab, h. 94. 
 
79 Acep Hermawan. Metodologi Pembelajaran Bahasa Arab, h. 112. 
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  Implikasi dari pandangan teori kesatuan tersebut, sudah barang tentu 

tidak hanya pada aspek penentuan strategi pembelajaran, desain materi, dan 

penggunaan media saja, tetapi juga pada kompetesi pengajarnya. Proses 

pembelajaran dengan pendekatan ini biasanya menggunakan metode tematik 

 yaitu pembelajaran yang berdasarkan tema-tema tertentu.80 ,(موضوعى)

Misalnya dalam sebuah jam pelajaran ditetapkan tema “kegiatan keagamaan” 

 Tema tersebut akan dipelajari dari berbagai aspek, diantaranya .(المناسبات الدينية)

adalah   istimā’ (mendengarkan) bacaan tentang al-munāsabāt al-dīniīyah, 

muhādatsah dengan tema tersebut, qirā’ah dan kitābah yang semuanya 

mengacu pada tema yang telah ditetapkan. Di samping hal-hal tersebut sebuah 

bacaan juga dapat dipelajari dari aspek qawā’idnya, baik nahwīyah maupun 

sharf īyah.        Dalam sistem 

kesatuan, pendalaman dan pengayaan materi bukan sesuatu yang dilarang 

dengan catatan tidak keluar dari inti permasalahan yang diajarkan. Namun 

demikian untuk kesinambungan antara materi pelajaran yang sedang 

diberikan dengan sebelum dan setelahnya, diharapkan para guru mampu 

menjalin kesinambungan itu, misalnya dengan sedikit mengulang materi 

sebelumnya dan mengenalkan materi yang akan diajarkan selanjutnya.81 

Sebagaimana telah dijelaskan bahwa target pembelajaran Bahasa Arab 

sebagai bahasa asing adalah menguasai empat keterampilan berbahasa 

(mahārah al-lugawīyah). keterampilan tersebut adalah keterampilan 

menyimak (mahārah   al-istimā’), berbicara (mahārah al-kalām), membaca 

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

menyimak dan membaca dikategorikan dalam keterampilan reseptif, yaitu 

ketearmpilan mencerna ide, pikiran, gagasan dan pesan dari dunia luar. 

Sedangkan keterampilan berbicara dan menulis dikategorikan dalam 

                                                        

80 Imam Makruf. Strategi Pembelajaran Bahasa Arab Aktif , h. 65. 
 
81 Acep Hermawan. Metodologi Pembelajaran Bahasa Arab, h. 112. 
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keterampilan produktif, yaitu keterampilan memberikan ide, pikiran, gagasan 

dan pesan kepada dunia luar.82      Setiap 

keterampilan itu erat kaitannya satu sama lain, sebab dalam menguasai 

keterampilan berbahasa, biasanya ditempuh melalui hubungan urutan yang 

teratur sebagaimana seorang anak belajar Bahasa Ibu. Mula-mula seorang 

anak belajar menyimak Bahasa, kemudian berbicara, setelah itu ia belajar 

membaca dan menulis. Keempat keterampilan tersebut pada dasarnya 

merupakan suatu kesatuan atau catur tunggal (al-arba’ al-muttahid). Unit-unit 

dalam sistem kesatuan pada hakikatnya adalah kegiatan kebahasaan untuk 

mencapai empat keterampilan berbahasa.   

2. Metode pembelajaran bahasa Arab dengan Pendekatan All in One 
System. 

    Dalam konteks strategi pembelajaran bahasa Arab yang efektif, 

tampaknya perlu dipahami kriteria/syarat dan indikator efektivitas sebuah 

metode, sehingga dapat mengukur tingkat keberhasilan kita dalam mengelola 

sistem pembelajaran bahasa Arab di lembaga pendidikan kita.    

Metode yang baik dan efektif adalah metode yang memenuhi, setidaknya 

empat syarat berikut. Pertama, kesesuaian metode dengan materi yang 

hendak dibelajarkan. Kedua, kesesuaian metode dengan tema atau topik 

bahasan yang hendak dibelajarkan. Jika topik bahasannya adalah “jumlah al-

fi’līyah”, maka metode yang dapat dipilih untuk menjelaskannya, antara lain, 

adalah الطريقة الإستقرائية ( metode induktif ). Ketiga, metode yang digunakan 

diniscayakan dapat memberikan motivasi dan penciptaan situasi belajar yang 

kondusif dan produktif. Keempat, metode yang dipilih hendaknya dapat 

mengakomodasi berbagai perbedaan individual ( ديةرالفروق الف ), seperti: tingkat 

kemampuan, minat, bakat, pengalaman dan latar belakang siswa. Karena itu, 

direkomendasikan agar tidak secara monoton menggunakan satu pendekatan 

                                                        

82 Acep Hermawan. Metodologi Pembelajaran Bahasa Arab, h. 113. 
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dan metode saja, melainkan dapat meramu dan menyinergikan beberapa 

metode dalam satu proses pembelajaran83. 

Adapun metode khusus dalam pembelajaran bahasa Arab, meliputi: 

ṭarīqah al-qawā’id wa al-tarjamah (metode kaidah dan tarjamah), al-ṭarīqah 

al-mubāsyarah (metode langsung), al-ṭarīqah al-sam’īyah al-syafawīyah 

(metode audiolingual), al- ṭarīqah al-qirā’ah (metode membaca), al-ṭarīqah al-

istiqrā’īyah (metode induktif) dan al- ṭarīqah al-qiyasīyah (metode deduktif) 

dalam pembelajaran qawā’id, al-ṭarīqah al-tabī’īyah (metode natural), dan al-

ṭarīqah al-intiqā’īyah (metode elektik, dan gabungan)84. Metode-metode 

tersebut sebagian besar pernah diaplikasikan dalam pembelajaran bahasa 

Arab, meskipun barangkali terdapat “modifikasi dan improvisasi”.  

3.  Penerapan Pendekatan All in One System 

Pendekatan all in one system atau pendekatan komperhensif mengacu 

kepada fungsi Bahasa bagi manusia. Jack C. Richards menguraikan bahwa 

Bahasa memiliki tiga fungsi utama, yaitu: (1) deskriptif, (2) ekspresif, dan (3) 

social.85 Fungsi deskriptif bahasa adalah untuk menyampaikan informasi 

faktual. Fungsi ekspresif ialah memberi informasi keadaan pembicara itu 

sendiri, mengenai perasaan-perasaannya, kesenangannya, prasangkanya, dan 

pengalaman-pengalaman yang telah lewat. Sedangkan fungsi social Bahasa 

ialah melestarikan hubungan-hubungan social antar manusia.  

 Dalam tulisan ini penulis akan mencoba memaparkan tentang all in one 

                                                        

  83 al-Mabruk Usman Ahmad, Ṭuruq al-Tadrīs Waqfa al-Manāhij al-Hadīsah, (Tripoli: 
Mansyurat Kulliyat al-Da’wah al-Islamiyah, 1987), h. 73-75. Faktor-faktor pemilihan strategi 
belajar; karakteristik peserta didik, kompetensi dasar yang diharapkan, bahan ajar, waktu 
yang tersedia, sarana/prasarana belajar, kemampuan pengajar memilih dan menerapkan 
startegi. Lihat Iskandar wassid dan Dadang Sunendar. Strategi Pembelajaran Bahasa 
(Bandung: Remaja Rosdakarya, 2009) h. 169-175. 

84 al-Mabruk Usman Ahmad, Ṭuruq al-Tadrīs Waqfa al-Manāhij al-Hadīsah, h. 75. 
 
85 Jack C. Richard, The Language Teaching Matrix (Cambridge : Cambridge University 

Press, 1990), h. 116. Lihat juga Ahmad Izzan. Metodologi Pembelajaran Bahasa Arab, h. 4-6. 
 



36 
 

  
 

 
 

system, yang meliputi dasar-dasar diterapkannya system tersebut, metode 

sekaligus strategi yang digunakan dalam pembelajaran Bahasa Arab dan 

variasi pembelajaran dengan all in one system dalam pembelajaran. Dalam 

Bahasa Inggris sistem terpadu dikenal dengan integreted system atau all in one 

system. Pada sistem ini Bahasa dipandang sebagai sesuatu yang utuh, dan 

saling berhubungan, bukan sebagai bagian yang terpisah-pisah. Oleh karena 

itu, hanya ada satu mata pelajaran yaitu Bahasa Arab, satu buku teks, satu 

evaluasi, dan satu nilai hasil belajar.86  Dasar penerapan all in one 

system dalam pengajaran Bahasa sebagai berikut: 

a. Dasar psikologis (al-asas al-nafsīyah) 

1) Menyegarkan dan membangkitkan gairah peserta didik, dan menghilangkan 

kejenuhan disebabkan adanya variasi aktivitas belajar. 

2) Mengulang pelajaran dalam satu judul ke berbagai segi dengan demikian 

pemahaman akan tambah baik. 

3) All in one system mendorong pemahaman secara menyeluruh terhadap 

situasi yang dimunculkan suatu judul, kemudian berpindah kepada 

pemahaman terhadap bagian-bagiannya. Hal ini secara psikologis dapat 

memudahkan daya tangkap pada pelajaran. 

b. Dasar pedagosis (al-asas al-tarbawīyah)  

1) Dalam all in one system pelajaran-pelajaran Bahasa akan terjalin erat. 

2) Terjamin pertumbuhan kebahsaan yang seimbang dari peserta didik. 

(kemampuan bebahasa yang dimiliki peserta didik menjadi seimbang) 

c. Dasar linguistik (al-asas al-lughwīyah) 

Berbahasa adalah kegiatan internal, karena melibatkan banyak aspek baik yang 

berkaitan dengan sistem bahasa secara langsung, seperti kosakata, kalimat, tata 

bahasa dan sebagainya; maupun tidak langsung seperti budaya yang diusung. 

Pada saat melakukan pembelajaran dengan sistem kesatuan, maka guru 

mengajarkan menggunakan bahasa secara integral baik lisan maupun tulisan. 

                                                        

86 Syamsuddin Asyrofi, dkk, Metodologi Pembelajaran Bahasa Arab, h. 119. 
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Artinya penggunaan bahasa akan mengusung kebudayaan sebagai tema bahasa 

dalam banyak kegiatan yang bertautan dalam waktu yang tidak berselang. 

Padahal jika mempelajari Bahasa dilakukan secara terpisah-pisah, maka untuk 

menggunakan Bahasa secara utuh akan memakan waktu yang relative lama dan 

bisa jadi tidak berimbang dan tidak berhubungan.87    Model 

pengembangan kurikulum ada yang bersifat deduktif; prosesnya dari hal yang 

sangat umum yang menyangkut keperluan masyarakat kepada hal yang lebih 

khusus atau spesifik, model induktif; dari hal yang bersifat spesifik materi dan 

proses kurikulum kepada hal yang bersifat umum.88 Kurikulum dalam proses 

pembelajaran meliputi: 

a. Mega level (the way); profil lulusan diharapkan. Tujuan umum program; 

pengetahuan, keterampilan, sikap dan kompetensi lainnya yang 

mengembangkan pada disiplin ilmu. 

b. Makro level (the what); latihan dan model tujuan Lembaga, belajar dari materi 

silabus, penilaian tujuan, struktur, kriteria dan kegiatan evaluasi. 

c. Mikro level (the how); struktur kegitan, jadwal sesi pembelajaran, tutorial, 

struktur belajar mandiri dan kemasan belajar, sumber masalah dan belajar.89 

Dalam proses pembelajaran salah satu kewajiban yang harus dilakukan 

oleh guru adalah mempersiapkan materi yang akan diajarkan kepada peserta 

didik. Sebagai seorang guru Bahasa mereka juga diharapkan memiliki 

keterampilan yang cukup memadai untuk memberikan aktivitas-aktivitas 

pembelajaran dan tugas-tugas yang menarik sehingga tujuan pembelajaran 

dapat tercapai. Nation seperti yang dikutip Rina Sari merekomendasikan 

kepada para guru umtuk menciptakan sendiri aktivitas pembelajaran yang 

akan diterapkan di kelas dan memberikan tugas-tugas sesuai dengan 

                                                        

87 Acep Hermawan. Metodologi Pembelajaran Bahasa Arab, h. 114-115. Lihat juga ‘Abd 

Alim Ibrahim. al-Muwajjih al-Fannī li mudarrisi al-Lugah al-Arabīyah, h. 50-51. 
 
88 Rusman, Model-model Pembelajaran Mengembangkan Profesionalisme Guru, h. 238. 
 
89 Rusman, Model-model Pembelajaran Mengembangkan Profesionalisme Guru, h. 239. 
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karakteristik, minat dan tingkat Bahasa yang dimiliki oleh peserta didik.90 

       Namun demikian, berbagai 

macam aktivitas pembelajaran tidak akan berarti banyak tanpa disertai tujuan 

pembelajaran. Tujuan pembelajaran secara umum diharapkan dapat dicapai 

oleh semua aktivitas pembelajaran. Dalam sebuah kelas Bahasa tujuan 

pembelajaran tersebut kemudian dikaitkan dengan komponen-komponen 

bahasa yang meliputi pengucapan, kosakata dan tata Bahasa serta 

keterampilan berbahasa yang meliputi keteramoilan menyimak, berbicara, 

membaca dan menulis.   Bila diniatkan untuk membina dan 

mengembangkan empat keterampilan tersebut, tujuan kurikulum 

pembelajaran bahasa Arab di Lembaga harus menggunakan rumus berikut: 

agar peserta didik mampu memahami bahasa, baik melalui pendengaran 

maupun tulisan (reseptif) dan agar peserta didik mampu mengutarakan 

pikiran dan perasaannya, baik secara lisan maupun tulisan (ekspresif). Kedua 

rumusan tentang tujuan kurikulum tersebut harus ditindak lanjuti oleh 

penentuan materi pelajaran yang harus disajikan dan mencakup aspek 

kebahasaan, seperti tata bunyi, kosakata, tata kalimat dan tilisan. Agar kedua 

rumusan tujuan kurikulum tersebut tercapai, perlu digunakan pendekatan all 

in one system.91  Tentang sistem dan metode, alternatife yang menurut 

hemat penulis yang harus dipilih adalah pendekatan all in one system dengan 

metode-metode yang berkaitan dengan pendekatan tersebut. Namun 

pendekatan dengan sistem ini memerlukan fasilitas sarana fisik yang mahal 

karena sebuah lembaga yang menerapkan sistem dan pendekatan tersebut 

harus mnyediakan dan menunjangnya dengan sarana fisik yang memadai 

seperti alat bantu audiovisual dan sarana buku perpustakaan yang lengkap. 

 Untuk mengoptimalkan pemerolehan kemampuan berbahasa dalam 

                                                        

90 Rina Sari, Pembelajaran Bahasa Inggris Pendekatan Qur’ani (Malang: UNI-Malang 
Press, 2007), h. 10. 

91 Ahmad Izzan. Metodologi Pembelajaran Bahasa Arab, h. 88. 
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pembelajaran bahasa Arab ada beberapa strategi yang patut dicobakan, antara 

lain sebagai berikut: 

1) Menyediakan sumber daya manusia yang memiliki kompetensi 

komunikatif Bahasa Arab yang dipelajari, baik lisan maupun tulis, 

untuk menjadi “model” sekaligus penggerak aktivitas kebahasaan di 

sekolah/madrasah, minimal mampu menjadi “lawan bicara” peserta 

didik dalam kegiatan komunikasi. 

2) Menciptakan lingkungan yang psikologis yang kondusif bagi 

pengembangan Bahasa Arab. Hal ini bisa dilakukan dengan 

pembentukan citra positif di mata peserta didik sekolah/madrasah 

terhadap Bahasa Arab yang dipelajari. 

3) Menciptakan lingkungan bicara, yaitu lingkungan yang menggunakan 

Bahasa Arab yang dipelajari dalam interaksi sehari-hari, secara 

bertahap. 

4) Menciptakan lingkungan pandang/baca, bisa dilakukan dengan 

penulisan papan nama Gedung, kantor, laboratorium, dan lain-lain 

dalam Bahasa Arab yang dipelajari, juga bisa dengan memajang secara 

periodik papan kosakata dalam Bahasa Arab yang dipelajari di berbagai 

tempat yang sesuai. 

5) Menciptakan lingkungan dengar, yaitu lingkungan yang membiasakan 

peserta didik mendengar tuturan Bahasa Arab yang dipelajari. 

6) Menciptakan lingkungan pandang-dengar, seperti pemutaran film, 

tayangan televisi, aplikasi (VCD) program dalam Bahasa Arabyang 

dipelajari. 

7) Membentuk klub-klub Bahasa. 

8) Menyelenggarakan “pekan Bahasa” yang berisi beragam kegiatan 

bernuansa Bahasa Arab yang dipelajari. 

9) Menyediakan ruang atau sanggar bahasa, dalam wujud paling lengkap 

disebut dengan ruang ilmiah atau laboraturium sebagai tempat peserta 

didik belajar bahasa secara mandiri. 
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Tentang sistem dan metode, alternative yang menurut hemat penulis yang 

harus dipilih adalah pendekatan all in one system dengan metode-metode yang 

berkaitan dengan pendekatan tersebut. Sebagaimana diketahui bahasa adalah 

suatu sistem dengan sub sistem sebagai berikut: tata bunyi, kosa kata, tata 

kalimat, dan ejaan (tulisan). Materi pelajaran bahasa arab dipecah-pecah dan 

dipisah-pisah sebagai akibat dari informative approach dan metode gramatika 

terjemah. Dari hal tersebut kurang difahami bahwa bahasa adalah suatu 

sistem dengan sub-sub sistem yang secara fungsi dapat dibagi tetapi satu 

dengan yang lain berkaitan dan membentuk satu kesatuan yaitu bahasa.92 

      Pengajaran bahasa Arab sebagai 

suatu sistem, apabila salah satu sistem tidak diajarkan sebagaimana mestinya, 

maka hasil yang didapatkan tidak sebagaimana mestinya. Misalnya sub system 

tata bunyi tidak mendapat perhatian, maka hal tersebut akan menghambat 

kemahiran menyimak sehingga tidak mampu menangkap dan memahami 

pembicaraan dalam bahasa Arab, hal tersebut juga akan menghambat 

kemahiran berbicara sehingga tidak mampu bercakap-cakap, berdialog dan 

mengutarakan fikiran serta perasaan dalam bahasa Arab .93   

  Dalam  all in one system, bahasa dipandang sebagai kesatuan 

yang utuh, saling berhubungan dan berkaitan, bukan sebagai bagian yang 

terpisah-pisah satu sama lain. Oleh karena itu hanya ada satu mata pelajaran 

satu jam pertemuan, satu buku, satu evaluasi, dan satu nilai hasil belajar.94 

  Pada praktek pembelajaran terdapat variasi bahan utama yang 

dijadikan basis pembelajaran, yaitu:95  

                                                        

92 A. Akrom Malibary, dkk, Pedoman Pengajaran Bahasa Arab pada Perguruan Tinggi 

Agama Islam IAIN, h. 108. 

 
93 A. Akrom Malibary, dkk, Pedoman Pengajaran Bahasa Arab pada Perguruan Tinggi 

Agama Islam IAIN, h. 109. 

 
94 Ahmad Fuad Effendi, 2005. Metodologi Pengajaran Bahasa Arab, h. 79. 

95 Ahmad Fuad Effendi, 2005. Metodologi Pengajaran Bahasa Arab, h. 80. 
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1)  Pembelajaran berbasis topik atau teks bacaan    

 Bahan pelajaran utama berupa bacaan mengenai topik tertentu. Dari 

bahan utama ini dilakukan kegiatan: 

a) Pemahaman kosa kata 

b) Pemahaman dan analisis isi teks 

c) Penguasaan bunyi-bunyi bahasa melalui kegiatan membaca keras 

d) Percakapan dengan topik yang relevan 

e) Latihan menulis berdasarkan isi bacaan 

f) Penguasaan struktur atau bahasa yang terdapat dalam teks, dan lain 

sebagainya.  

2)  Pembelajaran berbasis situasi atau teks percakapan 
        

Bahan pelajaran utama berupa teks percakapan dalam situasi tertentu 

atau mengenai topik tertentu. Dari bahan ini dapat dikembangkan berbagai 

kegiatan antara lain: 

a) Dramatisasi teks sampai dengan percakapan bebas 

b) Latihan melafalkan dan membedakan bunyi-bunyi tertentu 

c) Latihan menulis dengan mengubah teks dialog menjadi narasi 

d) Memahami teks bacaan atau simakan parallel 

e) Pembahasan struktur atau tata bahasa tertentu yang ada dalam teks, dan 

seterusnya. 

All In One System tidak lagi menekankan pengajaran kepada 

pengetahuan tentang bahasa, akan tetapi menekankannya kepada 

kemampuan menggunakan bahasa baik secara lisan maupun tulisan. 

Pelaksanaan pengajaran kemampuan tersebut terutama untuk marḥalah 

ūlā dan marḥalah mutawaṣiṭah. Sedang untuk marḥalah 

muta’addidah disamping mengembangkan kemampuan yang diperoleh pada 

marhalah sebalumnya, dalam marhalah ini juga disajikan pengetahuan teoritis 

tentang bahasa, dengan tujuan untuk meningkatkan kemampuan lebih tinggi 

agar pelajar mampu memahami berbagai buku bahasa Arab baik klasik dan 
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modern.96        Kelebihan All 

In One System adalah landasan teoritisnya kuat, baik teori psikologis, teori 

kebahasaan, maupun teori kependidikan.97 Dipandang dari sudut psikologi, 

system terpadu ini sesuai dengan tabiat atau kerja otak dalam memandang 

sesuatu, yaitu dari global ke bagian-bagian. Variasi bahan dan variasi teknik 

penyajiannya menghindarkan siswa dari kejenuhan. Focus pada satu topik 

atau satu situasi, tapi dengan peninjauan berulang-ulang dari berbagai segi, 

memperkuat pemahaman siswa terhadap materi pelajaran.  Dari 

sudut teori kebahasaan, system ini sejalan dengan tabiat bahasa sebagai 

sebuah system, dan sesuai dengan realitas penggunaan bahasa yang 

memadukan berbagai unsur dan keterampilan berbahasa secara utuh. Dan 

dari segi kependidikan system terpadu menjamin terwujudnya pertumbuhan 

kemampuan berbahasa secara seimbang karena semuanya ditangani dalam 

situasi dan kondisi yang sama, tidak dipengaruhi oleh keberagaman semangat 

dan kemampuan pengajar.     

 Kelemahan all in one system antara lain jika diterapkan pada siswa 

tingkat lanjut (mutaqaddimin) kurang dapat memenuhi kepentingan 

pendalaman unsur bahasa atau keterampilan berbahasa tertentu yang 

memang menjadi kebutuhan nyata mereka. 98 Adapun kelemahan All In One 

System yang lain adalah sebagai berikut:99 

1) Adanya pendangkalan pengetahuan siswa dalam pengetahuan ilmu 

bahasa terutama nahwu, sharaf, dan balaghah. 

                                                        

96 A. Akrom Malibary, dkk, Pedoman Pengajaran Bahasa Arab pada Perguruan Tinggi 
Agama Islam IAIN, h. 111. 

 
97 A. Akrom Malibary, dkk, Pedoman Pengajaran Bahasa Arab pada Perguruan Tinggi 

Agama Islam IAIN, h. 79 
 
98 Syamsuddin Asyrofi, dkk, Metodologi Pembelajaran Bahasa Arab, (Yogyakarta: 

Pokja Akademik UIN SUKA, 2006) , h.120. 

99 Busyairi Madjidi, Metodologi Pengajaran Bahasa Arab Penerapan Audio Lingual 
Method dalam All In One System. Yogyakarta: Sumbangsih Offset, 1994) h. 11-12. 
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2) Untuk tujuan keagamaan seperti memahami al-Qur’an dan hadist 

3) Tidaklah mudah menyusun buku pembelajaran bahasa arab dengan 

system ini. 

Dengan demikian dalam system pembelajaran bahasa Arab dengan 

menggunakan all in one system (naẓarīyah al-wiḥdah), guru benar-benar dituntut 

menguasai materi pelajaran serta kretivitas guru dalam menggunakan metode yang 

tepat untuk mendukung pelaksanaan pembelajaran bahasa Arab sesuai dengan 

tujuan pembelajaran bahasa Arab itu sendiri.         

C. Kerangka Teoritis 

  Untuk melihat sistematika  implementasi pembelajaran dengan pendekatan all 

in one system dalam proses pembelajaran bahasa Arab di Madrasah 

Tsanawiyah Pondok Pesantren Putri Ummul   Mukminin Aisiyyah Makassar, 

dapat digambarkan dalam bagan  berikut 

 

 KERANGKA TEORITIS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PEMBELAJARAN BAHASA ARAB  DENGAN 

PENDEKATAN ALL IN ONE SYSTEM DI 
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IMPLEMENTASI 
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KENDALA 
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BAB III  

METODE PENELITIAN 

A. Jenis Penelitian 

Peneliti menerapkan jenis penelitian lapangan. Penelitian jenis ini 

dipergunakan untuk memberikan gambaran fakta yang ada dan memberikan 

penilaian dan gambaran yang ada di lapangan sewaktu penelitian 

dilaksanakan. Adapun jenis penelitian yang peneliti gunakan adalah 

penelitian lapangan (field research) dalam bentuk penelitian kualitatif. 

Penelitian kualitatif adalah penelitian yang terbatas pada usaha 

mengungkapkan suatu masalah dalam keadaan bagaimana adanya, sehingga 

hanya merupakan penyingkapan fakta.100 

Analisis deskriptif yaitu pemaparan apa yang dimaksud oleh suatu teks 

dengan cara memfrasekan dengan bahasa peneliti. Sehingga dari penelitian 

                                                        

100 Hermawan Warsito, Pengantar Metodologi Penelitian (Jakarta: PT. Gramedia 
Utama, 1997), h. 10. 
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tersebut dapat menggambarkan secara sistematis, faktual, dan akurat 

mengenai fakta-fakta dan sifat-sifat dari objek kajian tersebut.101 

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif deskriptif. 

Penelitian kualitatif adalah jenis penelitian yang menghasilkan penemuan-

penemuan yang tidak dapat dicapai dengan menggunakan prosedur-

prosedur statistik atau cara lain dari kuantifikasi (pengukuran).102 

Pendekatan kualitatif dalam hal ini sesungguhnya yaitu prosedur penelitian 

yang menghasilkan data-data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan 

dari orang-orang yang dapat diamati. Oleh sebab itu, data yang dikumpulkan 

adalah data yang berupa kata atau kalimat maupun gambar (bukan angka-

angka).103 Demikian pula, penelitian deskriptif adalah suatu bentuk 

penelitian yang ditujukan untuk mendeskripsikan atau menggambarkan 

fenomena-fenomena yang ada, baik secara alamiah maupun rekayasa 

manusia.104 

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (field research), dengan 

jenis penelitian bersifat deskriptif kualitatif, yakni penelitian yang bertujuan 

menganalisis dan menyajikan fakta secara sistematik tentang keadaan obyek 

yang sebenarnya.105 

Pengumpulan datanya dilakukan secara langsung dari lokasi penelitian 

dengan cara menggambarkan (mendeskripsikan) objek yang diteliti secara 

faktual dalam bentuk kata-kata dan bahasa pada suatu konteks khusus yang 

alamiah dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah serta berusaha 

memverifikasi data yang diperoleh seakurat mungkin. 

                                                        

101 Sumadi Suyasubrata, Metodologi Penelitian (Jakarta: CV. Rajawali Press, 1989), h. 
19. 

102 V. Wiratna Sujarweni, Metodologi Penelitian (Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 
2020), h. 6. 

103 Dimas Agung, Metodologi Penelitian (Yogyakarta: CV. Andi Offset, 2020), h. 213. 

104  Lexy. J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif (Bandung: PT Remaja 
Rosdakarya, 2000), h. 3. 

105  Saiful Azwar, Metode Pendidikan (Jakarta: Pustaka Pelajar, 1999), h. 6. 
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Deskriptif juga dapat dimaknai, sebagai suatu usaha terbatas yang 

mengungkapkan suatu masalah dan keadaan, sebagaimana adanya, hingga 

menyingkap fakta dan menganalisis kata.106 Penelitian deskriptif juga 

dimaksudkan untuk menggambarkan situasi atau area tertentu, serta 

memotret dan menjelaskan fenomena individual, situasi, atau kelompok 

tertentu yang bersifat faktual secara sistematis, dan akurat, dengan berapa 

ciri-ciri dominan, yaitu: Pertama, bersifat mendeskripsikan kejadian atau 

peristiwa faktual. Kedua, dilakukan secara survey. Ketiga, bersifat mencari 

informasi faktual dan dilakukan secara mendetail. Keempat, mengidentifikasi 

masalah-masalah atau untuk mendapatkan justifikasi praktik yang sedang 

berlangsung.107 

Menurut Jane Richie, penelitian kualitatif dimaksudkan sebagai upaya 

untuk menyajikan dunia sosial, dan perspektifnya dalam dunia dari segi 

konsep, perilaku, persepsi atau persoalan tentang manusia yang diteliti.108 

Demikian juga, menurut pendapat Gorman dan Clayton menjelaskan 

tentang penelitian kualitatif, yaitu melaporkan meaning of event dari apa 

yang diamati penulis, dan tujuan akhir dari penelitian kualitatif adalah 

memahami apa yang dipelajari dari perspektif kejadian itu sendiri, dari sudut 

pandang kejadiannya sendiri.109 

Hakikat penelitian kualitatif adalah mengamati orang dalam 

lingkungan hidupnya berinteraksi dengan mereka, berusaha memahami 

Bahasa dan tafsiran mereka tentang dunia sekitarnya, mendekati atau 

berinteraksi dengan orang-orang yang berhubungan dengan fokus penelitian 

                                                        

106  A. Chaedar Alwasilah, Pokoknya Kualitatif Dasar-Dasar Merancang Dan Melakukan 
Penelitian Kualitatif (Jakarta: Dunia Pustaka, 2011), h. 26. 

107  Sudarwan Danim, Menjadi Peneliti Kualitatif (Bandung: Pustaka Setia, 2002), h. 21. 

108 Lexy. J. Moleong, Metode Penelitian Kualitatif (Bandung: Remaja Rosdakarya, 
2007), h. 6. 

109 Septiawan Santana K, Menulis Ilmiah Metode Penelitian Kualitatif (Jakarta: Yayasan 
Obor Indonesia, 2007), h. 29. 
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dengan tujuan memcoba memahami, menggali pandangan dan pengalaman 

mereka untuk mendapat informasi atau data yang diperlukan.110= 

Dalam proses penelitian ini, peneliti menggunakan beberapa metode 

ilmiah yang sesuai dengan kaidah penelitian kualitatif seperti perumusan, 

pengumpulan data, menyusun rancangan penelitian, menyajikan data, 

menganalisis data, dan mengambil kesimpulan. Kaidah tersebut bertujuan 

untuk peneliti lebih lanjut pada penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti 

dengan judul “implementasi pembelajaran dengan pendekatan all in one system 

dalam proses pembelajaran bahasa Arab di Madrasah Tsanawiyah Pondok 

Pesantren Putri Ummul   Mukminin Aisiyyah Makassar” yang kemudian akan 

menghasilkan informasi, tanggapan, pendapat, serta data-data yang 

diperlukan dalam memecahkan masalah pada penelitian. 

B. Waktu dan Tempat Penelitian 

Langkah pertama yang telah dilakukan oleh peneliti untuk melakukan 

penelitian adalah menetapkan lokasi penelitian. Dalam menetapkan lokasi 

penelitian, ada tiga unsur pentffsing yang harus dipertimbangkan, yaitu: 

tempat, pelaku, dan kegiatan.111   Waktu penelitian ini 

dilaksanakan pada bulan Juli s/d September tahun ajaran 2024 di Pesantren 

Puteri Ummul Mukminin Aisyiyah Makassar Jl. Perintis Kemerdekaan KM 17 

Makassar 90242. Peneliti mengambil lokasi ini karena ingin mengetahui dan 

mengkaji lebih dalam tentang Implementasi Pembelajaran Bahasa Arab 

dengan Pendekatan All  in  One  System di Madrasah Tsanawiyah Pondok 

Pesantren Putri Ummul   Mukminin Aisiyyah Makassar.  

                                                        

110 Iskandar, Metodologi Penelitian Kualitatif (Jakarta: Gaung Persada, 2009), h. 11. 

111  S. Nasution, Metode Penelitian Naturalistik Kualitatif (Bandung: Tarsito, 1996), h. 
43. 
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C. Pendekatan Penelitian 

Pendekatan penelitian adalah suatu upaya aktivitas penelitian untuk 

mengadakan hubungan-hubungan dengan objek yang teliti.112 Penelitin ini 

menggunakan beberapa pendekatan keilmuan yaitu: 

1. Pendekatan Pedagogis digunakan karena pembahasan tesis ini 

berkaitan dengan aktivitas pengelolahan pendidikan melalui 

Implementasi Pembelajaran Bahasa Arab dengan Pendekatan All  in  One  

System di Madrasah Tsanawiyah Pondok Pesantren Putri Ummul   

Mukminin Aisiyyah Makassar. 

2. Pendekatan psikologis digunakan  untuk memahami gejala-gejala 

kejiwaan, perilaku dan motivasi peserta didik dalam proses 

pembelajaran. Pendekatan psikologis dalam penelitian ini diarahkan 

pada pemantauan sikap dan tingkah laku guru dan peserta didik 

(santri) yang dapat diamati dan intensitas mereka serta 

memperhatikan kemampuan bahasa Arabnya selama proses 

pembelajaran bahasa Arab.113 

3. Pendekatan Sosiologis, pendekatan ini dimaksudkan untuk 

menganalisa dan menggambarkan aspek-aspek sosial para santri 

sebagai suatu komunitas dalam kehidupan dan pola pembinaan dalam 

lingkup Pondok Pesantren dengan sistem berasrama maupun dengan 

para mudabbir, guru serta pembina mereka. 

4. Pendekatan linguistik, pendekatan linguistik penting untuk digunakan 

dalam penelitian ini karena tidak terlepas dari konteks pembelajaran 

bahasa khususnya bahasa Arab. Kemudian pendekatan ini berguna 

                                                        

112 Sonny Eli, “Strategi Penelitian Kualitatif Dan Kuantitatif Di Dalam Penelitian 
Agama,” Evangelikal: Jurnal Teologi Injili Dan Pembinaan Warga Jemaat 4, no. 1 (2020), h. 28-
38. 

113M. Arifin, Ilmu Pendidikan Islam, Tinjauan Teoritis dan Praktis (Cet. Ill; Jakarta: Bumi 

Aksara, 2008), h. 103. 
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untuk memahami hakekat bahasa Arab sebelum melakukan proses 

pembelajaran bahasa Arab. 

D. Subjek dan Objek Penelitian 

a. Subjek Penelitian 

Subjek penelitian adalah bagian penting dalam penelitian, yang 

merupakan benda, hal, atau orang yang menjadi sumber data dan informasi 

dari variabel penelitian. Menurut Suharsimi Arikunto, yaitu memberi 

batasan subjek penelitian sebagai benda, hal atau informan data untuk 

variabel penelitian melekat, dan yang dipermasalahkan. Dalam sebuah 

penelitian, subjek penelitian mempunyai peran yang sangat strategis 

karena pada subjek penelitian, itulah data tentang variabel yang penelitian 

amati.114 

Subjek penelitian dalam penelitian kualitatif disebut dengan istilah 

informan. Informan yaitu orang memberikan infomasi mengenai data yang 

diinginkan peneliti. Informasi ini dapat berupa situasi dan kondisi latar 

belakang penelitian. Pemanfaatan informan dalam penelitian kualitatif 

ialah untuk menjaring banyak informasi yang dibutuhkan secara mendalam 

dengan waktu yang singkat. Dengan memanfaatkan informan, peneliti juga 

dapat melakukan tukar pikiran atau membandingkan kejadian yang 

ditemukan dari subjek lainnya. 

Subjek penelitian ini merupakan orang-orang yang menjadi sumber 

data atau informasi dalam penelitian ini. Adapun subjek utama dalam 

penelitian ini yaitu: 

1) Siswa Madrasah Tsanawiyah Pondok Pesantren Putri Ummul   

Mukminin Aisiyyah Makassar. 

2) Guru bahasa Arab Madrasah Tsanawiyah Pondok Pesantren Putri 

Ummul   Mukminin Aisiyyah Makassar. 

                                                        

114 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik (Jakarta: Rineka 
Cipta, 2016), h. 26. 
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b. Objek Penelitian 

Menurut Sugiyono, objek penelitian adalah suatu atribut atau sifat 

atau nilai dari orang, objek atau kegiatan yang mempunyai variasi tertentu 

yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik 

kesimpulan.115 Objek penelitian ini merupakan sesuatu yang menjadi 

perhatian atau sasaran dalam suatu studi. 

Objek penelitian yang peneliti lakukan yaitu Implementasi 

Pembelajaran Bahasa Arab dengan Pendekatan All  in  One  System  di  Madrasah 

Tsanawiyah Pondok Pesantren Putri Ummul   Mukminin Aisiyyah Makassar.  

E. Sumber Data 

Untuk mencapai tujuan penelitian, maka harus didukung dengan data 

yang tepat untuk mendapatkan hasil penelitian yang akurat. Data diartikan 

sebagai segala sesuatu yang hanya berhubungan dengan keterangan suatu 

fakta.116 Jenis data penelitian dalam ini adalah data kualitatif. Data kualitatif 

diungkapkan dalam bentuk kalimat serta uraian-uraian, bahkan dapat berupa 

cerita pendek atau pengalaman individu. Ciri khas dari data kualitatif adalah 

menjelaskan kasus-kasus tertentu.117  

Menurut  Suharsimi  Arikunto, sumber   data  adalah  subyek  dari  mana 

data-data   diperoleh.118 Berdasarkan   pengertian   tersebut,  dapat  dipahami 

bahwa sumber data merupakan segala macam bentuk sumber informasi yang 

berhubungan dengan dokumen, baik resmi maupun tidak resmi, dan 

sebagainya. Sumber data ini dapat digolongkan menjadi: 

                                                        

115 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D (Bandung: Alfabeta, 
2011), h. 32. 

116 M. Burhan Bungin, Metodologi Penelitian Sosial Dan Ekonomi (Jakarta: Kencana, 
Prenada Media Grup, 2013), h. 123. 

117  Bungin, Metodologi Penelitian Sosial Dan Ekonomi, h. 124. 

118 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik (Jakarta: Rineka 
Cipta, 2002), h. 172. 
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1. Sumber data primer (primary sources), yaitu data primer adalah data 

yang peneliti peroleh secara langsung dari subjek penelitian (populasi) 

atau narasumber yang terkait dengan Implementasi Pembelajaran 

Bahasa Arab dengan Pendekatan All  in  One  System  di  Madrasah Tsanawiyah 

Pondok Pesantren Putri Ummul   Mukminin Aisiyyah Makassar.  

2. Sumber data sekunder (secondary sources), yaitu data pelengkap atau 

penunjang apabila dibutuhkan. Data ini berfungsi untuk menghindari adanya 

data yang tidak valid yang didapatkan dari hasil penelitian. Data sekunder 

dapat diperoleh melalui dokumentasi terkait data guru serta dokumentasi 

penting kegiatan pembelajaran di Madrasah Tsanawiyah Pondok 

Pesantren Putri Ummul   Mukminin Aisiyyah Makassar, dan yang 

berkaitan erat dengan permasalahan penelitian ini. 

F. Metode Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data adalah cara-cara yang dapat digunakan oleh 

peneliti untuk mengumpulkan data. Cara menunjuk pada sesuatu yang 

abstrak, tidak dapat diwujudkan dalam bentuk benda yang kasat mata, tetapi 

hanya dapat diperlihatkan penggunaannya.119 

Penelitian yang baik bisa dilihat dari hasil penelitian, sedangkan 

kualitas hasil penelitian sangat tergantung pada instrumen dan kualitas 

pengumpulan data. Sugiyono menyatakan, bahwa ada dua hal utama yang 

mempengaruhi kualitas hasil penelitian  yaitu kualitas instrumen penelitian 

dan kualitas pengumpulan data. 

Metode pengumpulan data adalah salah satu kegiatan penunjang 

pelaksanaan kegiatan penelitian, dimana pengumpulan data dilakukan untuk 

menetukan berhasil tidaknya suatu penelitian. Prosedur pengumpulan data 

yang digunakan calon peneliti yaitu melalui observasi, wawancara dan 

dokumentasi. 

                                                        

119  Suharsimi Arikunto, Manajemen Penelitian (Jakarta: Rineka Cipta, 2007), h. 100. 
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1. Observasi 

Observasi menurut Guba dan Lincoln adalah bahwa dalam penelitian 

kualitatif itu harus dimanfaatkan sebesar-besarnya karena didasarkan oleh 

pengalaman langsung, dapat mencatat perilaku atau kejadian yang terjadi 

sebenarnya, memungkinkan peneliti mencatat situasi dan pengetahuan 

yang langsung diperoleh data, dan memungkinkan peneliti mampu 

memahami situasi yang rumit.120 

Observasi adalah metode pengumpulan data yang didalamnya 

mencatat informasi sebagaimana yang telah terlihat selama pengamatan.121 

Pengamatan harus jeli dalam mengamati yaitu menatap kejadian, gerak 

atau proses.122  

Observasi penelitian adalah pengamatan sistematis dan terencana 

untuk perolehan data yang dikontrol validitasnya dan realibilitasnya.123 

Oleh karena itu, kegiatan observasi menuntut adanya pengamatan dari 

penelitian, baik secara langsung, maupun tidak langsung terhadap objek 

penelitian. Observasi langsung atau pengamatan langsung adalah cara 

pengambilan data dengan menggunakan mata tanpa ada pertolongan alat 

standar lain untuk keperluan tersebut. Pengamatan tergolong sebagai 

teknik pengumpulan data, jika pengamatan tersebut mempunyai beberapa 

kriteria yaitu: pertama, pengamatan digunakan untuk penelitian dan telah 

direncanakan secara sistematik, pengamatan harus berkaitan dengan 

tujuan penelitian yang telah direncanakan. Kedua, pengamatan harus 

berkaitan dengan tujuan penelitian. Ketiga, pengamatan tersebut dicatat 

secara sistematis dan dihubungkan dengan proposisi umum dan bukan 

                                                        

120 Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, h. 65. 

121  W. Gulo, Metode Penelitian (Jakarta: Grasindo, 2004), h. 116. 

122 Sandu Siyoto & M. Ali Sodik, Dasar Metodologi Penelitian (Yogyakarta: Literasi 
Media Publishing, 2015), h. 77. 

123  Alwasilah, Pokoknya Kualitatif Dasar-Dasar Merancang Dan Melakukan Penelitian 
Kualitatif, h. 165. 
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dipaparkan sebagai suatu set yang menarik perhatian saja. Keempat, 

pengamatan dapat dicek dan dikontrol atas validitasi dan realibilitasnya.124 

Observasi dilakukan untuk menemukan data dan informasi dari gejala 

atau fenomena secara sistematis dan didasarkan pada tujuan penyeledikan 

yang telah dirumuskan.125 

Dalam penelitian ini, observasi berperan serta yang dibagi menjadi tiga 

tahapan, pertama dimulai dari observasi luas untuk menggambarkan 

secara umum situasi fisik dan sosial yang terjadi pada latar penelitian, 

kedua observasi dilakukan secara terfokus untuk menemukan kategori-

kategori informasi yang tercakup dalam fokus penelitian, ketiga observasi 

dilakukan secara lebih menyempit dengan menyeleksi kejadian-kejadian 

yang mampu menggambarkan perbedaan diantara kategori-kategori yang 

tercakup dalam focus penelitian. 

Pada tahap observasi dalam pengumpulan data, peneliti lakukan untuk 

mendapat data tentang Implementasi Pembelajaran Bahasa Arab dengan 

Pendekatan All  in  One  System  di  Madrasah Tsanawiyah Pondok Pesantren 

Putri Ummul   Mukminin Aisiyyah Makassar. 

2. Wawancara 

Wawancara atau sering disebut dengan kuisoner lisan. Menurut S. 

Nasution wawancara adalah suatu komunikasi verbal atau percakan yang 

memerlukan kemampuan responden untuk merumuskan buah pikiran 

serta perasaannya yang tepat.126 

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data melalui percakapan 

yang dilakukan dengan maksud tertentu, dari dua pihak atau lebih.127 

                                                        

124  Moh. Nazir, Metode Penelitian (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011), h. 175. 

125 Sutrisno Hadi, Metode Research II (Yogyakarta: Fakultas Psikologi UGM, 1995), h. 
136. 

126 S. Nasution, Metode Research (Cet. X; Jakarta: Bumi Aksara, 2008), h. 115. 

127 Farida Nugrahani, Metode Penelitian Kualitatif Dalam Penelitian Pendidikan Bahasa 
(Surakarta: Pustaka Cakra, 2014), h. 124. 
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Wawancara dilakukan secara lisan, dalam pertemuan tatap muka secara 

individual maupun kelompok.128 

Wawancara yang akan digunakan adalah wawancara terstruktur 

sehingga peneliti mempersiapkan instrumen penelitian berbentuk 

pertanyaan-pertanyaan tertulis. Dalam wawancara yang terstruktur setiap 

informan akan mendapatkan pertanyaan terkait dengan fokus penelitian, 

kemudian peneliti melakukan pencatatan atau merekam jawaban dari 

masing-masing informa tersebut. Wawancara terstruktur akan dilakukan 

dengan guru bidang studi pendidikan bahasa Arab, serta siswa tersebut. 

Wawancara dengan model ini menyebabkan adanya pengumpulan data 

yang melibatkan pewawancara. 

Dalam hal ini wawancara digunakan untuk mendapatkan data 

tentang Implementasi Pembelajaran Bahasa Arab dengan Pendekatan All  in  

One  System  di  Madrasah Tsanawiyah Pondok Pesantren Putri Ummul   

Mukminin Aisiyyah Makassar. Hal ini peneliti melakukan wawancara 

menanyakan serentetan pertanyaan yang sudah terstruktur kemudian satu 

persatu diperdalam untuk mengorek keterangan lebih lanjut. Adapun 

personal yang di wawancara di tujukan kepada kepala sekolah, dan wakil 

kepada sekolah Madrasah Tsanawiyah Pondok Pesantren Putri Ummul   

Mukminin. 

3. Dokumentasi 

Teknik pengumpulan data dengan dokumentasi merupakan 

pelengkap dari penggunaan metode wawancara dan observasi dalam 

penelitian kualitatif. Dokumen merupakan pengumpulan data kualitatif 

sejumlah besar fakta dan data tersimpan dalam bahan yang berbentuk 

                                                        

128 Moleong, Metode Penelitian Kualitatif, h. 174. 
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dokumentasi. Sebagian besar data berbentuk surat, catatan harian, arsip 

foto, buku, jurnal, dan sebagainya.129 

Dokumen adalah segala sesuatu materi dalam bentuk tertulis yang 

dibuat oleh manusia. Dokumen yang dimaksud adalah segala catatan baik 

berbentuk catatan dalam kertas (hardcopy) maupun elektronik (softcopy). 

Dokumen dapat berupa buku, artikel media massa, catatan harian, 

manifesto, undang-undang, notulen, blog, halaman web, foto, dan 

lainnya.130 

Metode dokumentasi yaitu metode yang digunakan untuk mencari 

data mengenai hal-hal yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, 

notulen rapat dan sebagainya.131 

Dokumentasi adalah cara yang dipergunakan dalam sebuah 

penelitian dengan mengumpulkan sejumlah data dari dokumen yang ada 

dalam suatu lembaga yang teruji keakuratannya. Karena penelitian ini 

merujuk terhadap dokumen, catatan, laporan pada MTs Guppi Samata. 

Berkaitan dengan penelitian ini, dokumen-dokumen yang diperlukan 

adalah dokumen sekolah seperti data tentang visi misi sekolah, data guru dan 

siswa serta sarana dan prasarana yang menunjang pelaksanaan pembelajaran di 

Madrasah Tsanawiyah Pondok Pesantren Putri Ummul Mukminin. 

G. Instrumen Penelitian 

Alat yang menjadi kebutuhan pengumoulan data dalam penelitian ini 

misalnya, wawancara, alat tulis, perekam suara, dokumen atau literatur yang 

menyangkut tentang penelitian. Maka hal ini, instrumen pengumpulan 

datanya memakai pedoman wawancara, recorder atau handphone yang 

                                                        

129 V. Wiratna Sujarweni, Metodologi Penelitian (Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 
2020), h. 33. 

130 Samiaji Sarosa, Penelitian Kualitatif Dasar-Dasar (Jakarta: PT Indeks, 2012), h. 61. 

131Lexy. Moloeng, Metode Penelitian Kualitatif (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2002), 
h. 135. 
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terdapat aplikasi rekaman, pulpen, daftar responden, dan daftar pertanyaan 

atau pedoman wawancara dipergunakan untuk memberi arahan dan 

memudahkan peneliti menanyakan poin-poin pokok terkait permasalahan 

yang diwawancarai. Selanjutnya handphone dipergunakan untuk merekam 

percakapan sepanjang proses wawancara dilakukan, sehingga bisa 

meminimalisir kemungkinan adanya kesalahan peneliti dalam melakukan 

pencatatan dan analisa hasil wawancara.  

Instrumen penelitian merupakan alat yang di gunakan untuk 

mengumpulkan data penelitian sekaligus sebagai alat ukur untuk 

menggambarkan terkait cara pelaksanaan suatu penelitian. Dalam penelitian 

ini, peneliti menggunakan instrument penelitian sebagai berikut: 

1. Pedoman wawancara yang disusun berdasarkan topik utama yang akan 

dihasilkan dalam proses penelitian ini. 

2. Pedoman observasi dengan menggunakan panduan observasi berupa 

garis besar atau poin-poin umum yang akan di observasi. Dalam 

penelitian ini pedoman yang akan peneliti gunakan adalah dengan 

pengamatan dan melihat individu atau kelompok secara langsung. 

3. Chek List dokumen dalam penelitian ini digunakan sebagai 

penyempurna dari hasil data wawancara dan observasi yang telah 

dilakukan. Dokumen dalam penelitian ini yaitu berupa catatan, 

gambar/foto-foto tentang hal yang sedang diteliti. 

H. Teknik Analisis Data 

Analisis data menurut Bogdan bahwa analisis data ialah proses mencari 

dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, 

catatan lapangan, dan bahan lainnya, sehingga mudah dipahami, dan 

temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain.132 

                                                        

132 Sugiyono, Metode Penelitian Kombinasi, (Mix Methods) (Bandung: Alfabeta, 2014), 
h. 335. 
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Analisis data pada penelitian kualitatif tidak dimulai ketika 

pengumpulan data telah selesai, tetapi sesungguhnya berlangsung sepanjang 

penelitian dikerjakan.133 

Menurut Miles dan Huberman dalam buku Emzir, ada tiga macam 

kegiatan dalam analisis data kualitatif. Tiga komponen tersebut adalah: 

reduksi data, sajian data, dan penarikan kesimpulan.134 

1. Reduksi Data 

Mereduksi data pada penelitian kualitatif dapat disejajarkan makna 

dengan istilah pengelolaan data. Pengertian reduksi berarti memilih hal-hal 

pokok yang sesuai dengan fokus penelitian. Reduksi juga dapat membantu 

dalam memberikan kode pada aspek tertentu.135  

Setelah peneliti memasukkan setting sekolah sebagai tempat meneliti, 

maka dapat mereduksi data. Peneliti akan memfokuskan pada siswa 

dengan mengkategorikan pada aspek, gaya belajar, interaksi dengan 

keluarga lingkungan dan perilaku dikelas. Dengan demikian peneliti akan 

memberikan gambaran yang lebih jelas dan mengkerucut mengenai 

Implementasi Pembelajaran Bahasa Arab dengan Pendekatan All  in  One  

System di Madrasah Tsanawiyah Pondok Pesantren Putri Ummul   Mukminin 

Aisiyyah Makassar. 

2. Penyajian Data 

Penyajian data adalah sekumpulan informasi tersusun yang memberi 

kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. 

Penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, 

hubungan antar kategori, flowchart dan sejenisnya.136 Sehingga yang 

                                                        

133  Thohirin, Metode Penelitian (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2012), h. 142. 

134  Emzir, Metodologi Penelitian Kualitatif Analisis Data (Cet. IV; Jakarta: Rajawali 
Pers, 2014), h. 129. 

135 Amirul Hadi & Haryono, Metodologi Penelitian Pendidikan (Bandung: Pustaka 

Setia, 1998), h. 62. 

136 Sugiyono, Metode Penelitian Kombinasi, (Mix Methods), h. 341. 



58 
 

  
 

 
 

digunakan untuk menyajian data dalam penelitian kualitatif yaitu dengan 

teks yang bersifat naratif. 

Penyajian data dalam penelitian ini merupakan gambaran seluruh 

informasi tentang bagaimana Implementasi Pembelajaran Bahasa Arab 

dengan Pendekatan All  in  One  System di Madrasah Tsanawiyah Pondok 

Pesantren Putri Ummul   Mukminin Aisiyyah Makassar. 

3. Menarik Kesimpulan 

Menarik kesimpulan (verifikasi) adalah tahap akhir dalam proses 

analisa data. Pada bagian ini peneliti mengutarakan kesimpulan dari data-

data yang telah diperoleh. Penarikan kesimpulan bisa dilakukan dengan 

jalan membandingkan kesesuaian pernyataan dari subjek penelitian 

dengan makna yang terkandung dengan konsep-konsep dasar dalam 

penelitian tersebut.137 

Langkah ketiga dalam analisis data kualitatif menurut miles dan 

huberman adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Sejak mulanya 

calon peneliti berusaha mencari makna data yang dikumpulkannya. 

Kesimpulan mula-mula masih sangat opini dan bersifat sementara dan akan 

berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat dan mendukung pada 

tahap pengumpulan data berikutnya. Tetapi apabila kesimpulan yang 

dikemukakan pada tahap awal, didukung bukti-bukti yang valid dan 

konsisten saat calon peneliti kembali ke lapangan mengumpulkan data, 

maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang 

kredibel.138 Sehingga kesimpulan senantiasa harus diverifikasi selama  

penelitian berlangsung.139 

                                                        

137 Siyoto & M. Ali Sodik, Dasar Metodologi Penelitian, h. 124. 

138 Sugiyono, Memahami Penelitian Kualitatif (Bandung: Alfabeta, 2005), h. 345. 

139 S. Nasution, Metode Penelitian Nuralistik-Kualitatif (Bandung: Tarsito, 2002), h. 
130. 
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I. Pengujian Keabsahan Data 

Data yang akurat dengan tingkat kepercayaan yng tingkat tinggi tidak 

diperoleh karena tajamnya analisa yang dilakukan oleh peneliti, meskipun 

itu cukup berpengaruh. Ketajaman analisa hanya faktor pendukung dalam 

menghasilkan data yang akurat. Untuk menghasilkan data yang akurat , 

harus melalui tahapan pengujian data  yang prosedurnya sudah ditentukan 

selaku seleksi terakhir dalam menghasikan temuan baru. Dengan demikian, 

sebuah hasil penelitian tidak langsung dipublikasikan kecuali setelah melihat 

tingkat kebenaran atau kevalidan datanya. Tentunya, kebenaran data itu 

diperoleh setelah mengecek data melalui pengujian keakuratan datanya 

dimana penelitian itu menekankan pada data yang didapatkan di lapangan 

dan bukan pada selainnya. Misalnya sikap ataupun jumlah informan. Suatu 

data disebut valid jika terdapat kesesuaian dari peneliti laporkan dengan 

realitas sebenarnya di lapangan. Jika ditemukan perbedaan  dengan apa yang 

disampaikan peneliti dengan realita di lapangan, maka data tersebut tidak 

valid. Demikian yang berlaku pada penelitian  kuantitatif. 

Penetapan keakuratan data ini agar terhindar dari data yang tidak 

valid. Hal ini  supaya tidak terjadi jawaban yang tidak jujur. Untuk mengukur 

keakuratan data guna mengetahui validitas hasil penelitian. Maka dapat 

ditempuh dengan triangulasi. Triangulasi dapat dilakukan dengan berbagai 

cara, diantaranya yaitu: 

1. Triangulasi Sumber  

Triangulasi sumber yaitu peneliti harus memperoleh informasi 

dari beberapa sumber.140 Data yang telah dianalisis oleh peneliti 

menghasilkan kesimpulan, selanjutnya meminta kesepakatan (member 

chek) dengan semua sumber. Triangulasi sumber yaitu teknik 

pengumpulan data yang dilakukan dengan membandingkan data dari 

                                                        

140 Mariyani, “Seni Mengelola Data: Penerapan Triangulasi Teknik, Sumber Dan Waktu 
Pada Penelitian Pendidikan Sosial,” Historis: Jurnal Kajian, Penelitian Dan Pengembangan 
Pendidikan Sejarah 5, no. 2 (2020), h. 146-150. 
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berbagai sumber untuk menguji kredibilitasnya. Sumber data yang 

digunakan berupa hasil wawancara, dokumen, atau hasil observasi. 

Triangulasi sumber dapat membantu meningkatkan kredibilitas hasil 

penelitian kualitatif. Dengan menggunakan berbagai sumber atau metode, 

peneliti dapat mengurangi dampak bias atau kesalahan. 

2. Triangulasi Metode 

Triangulasi metode yang dilakukan dengan cara menggabungkan 

wawancara dan observasi atau pengamatan, menggunakan informan 

yang berbeda. Triangulasi metode dilakukan untuk mendapatkan 

kebenaran informasi yang tepat dan gambaran yang utuh mengenai 

informasi tersebut. Triangulasi metode dilakukan jika data atau 

informasi yang diperoleh dari subjek atau informan penelitian 

diragukan kebenarannya. 

Triangulasi metode yang dilakukan peneliti saat di lapangan 

adalah membandingkan data yang dihasilkan dari beberapa teknik 

berbeda. Triangulasi metode dapat dilakukan dengan cara yaitu: 

 Membandingkan data hasil observasi dengan data hasil wawancara 

 Membandingkan apa yang dikatakan pendidik dengan yang terdapat 

pada ruang belajar 

Triangulasi merupakan strategi penelitian yang dapat membantu 

meningkatkan validitas dan kredibilitas temuan. Triangulasi dapat 

mengurangi bias penelitian yang berasal dari penggunaan satu metode, teori, 

atau peneliti. 
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BAB IV 

IMPLEMENTASI PEMBELAJARAN BAHASA ARAB DENGAN 
PENDEKATAN ALL  IN  ONE  SYSTEM DI MADRASAH 

TSANAWIYAH PONDOK PESANTREN PUTRI                 
UMMUL   MUKMININ AISIYYAH MAKASSAR 

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian 

1. Visi Misi MTs Ummul Mukminin Aisyiyah Makassar 

a. Visi MTs Ummul Mukminin Aisyiyah Makassar 

Terwujudnya Alumni Puteri yang Unggul, Kader Ulama,  dan 

Pemimpin Berdasarkan Al-Qur’an dan Al-Sunnah Al-Maqbulah. 

b. Misi MTs Ummul Mukminin Aisyiyah Makassar 

Adapun Misi MTs Ummul Mukminin Aisyiyah Makassar sebagai 

berikut: 

1) Menyelenggarakan pengembangan kurikulum yang visible 

berbasis Pondok Pesantren. 

2) Menyelenggarakan dan mengembangkan pembelajaran aktif, 

inovatif, kreatif, efektif, dan menyenangkan.Mengembangkan 

karakter siswa untuk cinta tanah air 

3) Menyelenggarakan dan mengoptimalkan program / kegiatan 

estrakurikuler 

4) Menyelenggarakan pembinaan santri dalam persiapan lomba 

mata pelajaran, seni, keagamaan, pidato, dan olahraga. 

5) Menyelenggarakan pembinaan dan pembiasaan santri dalam 

menulis Karya Ilmiah. 

6) Menyelenggarakan pembelajaran berbasis aplikasi komputer 

dan internet. 

7) Menyelenggarakan program keterampilan hidup (life skills) 

8) Menyelenggarakan dan mengoptimalkan program Hafal Al-

Qur’an. 
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9) Menyelenggarakan dan mengoptimalkan program latihan 

berdakwah / ceramah agama. 

10) Menyelenggarakan pembiasaan hafal dan fasih bacaan sholat, 

gerakan sholat, dan tumakninah. 

11) enyelenggarakan pembiasaan hafal dan fasih do’a setelah sholat, 

do’a dan zikir, tertib menjalankan sholat fardhu dan sholat 

sunnah. 

12) Menyelenggarakan perkaderan tentang hakikat persyarikatan 

‘Aisyiyah dan Muhammadiyah. 

13) enyelenggarakan dan mengoptimalkan program organisasi 

santri. 

14) Menyelenggarakan perkaderan kepemimpinan, dan mendorong 

santri menjadi pemimpin organisasi.\ 

15) enyelenggarakan kajian dan praktek Adabul Mar’ah Fil Islam / 

akhlakul karimah dengan membudayakan Senyum, Salam, Sapa, 

Sopan dan Santun (5S) 

16) Menyelenggarakan kajian Kitab Kuning (Kutub Al Turast). 

2. Pendidik dan Kependidikan MTs Ummul Mukminin Aisyiyah 

Makassar 

Adapun pendidik dan tenaga kependidikan di MTs Guppi Samata 

adalah sebagai berikut: 

 

 

No Guru/Tu Mata Pelajaran 

1. Isriani Djamaluddin, S.Ag. Kepala Madrasah/Bahasa 

Inggris 

2. Miftahul Jannah,S.Pd Bahasa Arab/ Wakakur MTs 

3. Muslimah Jalaluddin, S.Pd.I Al Qur'an Hadist/Wakasis MTS 

4 Drs. H.Mustari Silang, M.Pd Nahwu Shorof 
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5. Dr. Drs. Ahmad Ridha T, MM Listening And Speaking 

6. Animzar Achmad, SE.,MM SKI 

7. Magfirah Mustamin, S.Th.I.,M.Pd. Kemuhammadyahan 

8. Rahmawati,S.Pd,M.Pd IPS  

9. Mursyidul Awwam,S.Pd, M.Pd TIK 

10. Darmawati BM, S.Ag., M.Pd. Prakarya 

11. Andi Muhammad Ikhwan,S.Pd.I Al-Qur’an 

12. Abd. Aziz Ilyas, S.Ag.,MH. Hadis 

13. Erli Widya Astuti, S.Pd Bahasa Indonesia 

14. Erna, SS Bahasa Arab 

15. Nurfausiah,S.Pd,M.Pd IPS/ TIK 

16. Hj. Marjani, S.S. Bahasa Arab/NS/MHD 

17. Dita Elltana Artha, M.Pd. Prakarya 

18. Anita Taurisia Putri, SE IPS 

19. Nur Indah Sasmitha, S.Pd PJOK 

20. Nurlina Akib,S.Pd.I,M.Pd Akidah Akhlak 

21. Nur Juwarni,S.Pd,M.Pd PJOK 

22. Nita Pratiwi, S.Pd Seni Budaya 

23. Satriani, S.Pd. Matematika 

24. Nurul Musfirah, S.Pd. M,Pd IPA 

25. Sri Wahyuni Dahlan, S.Pd,M.Pd Bimbingan Konseling 

26. Nadirah,S.Pd.I,M.Pd Fiqih 

27. Ririen Riesty Riantini, S.Pd Listening And Speaking 

28. Nur Indah Mawarni,S.Pd Matematika 

29. Nurul Musfirah, S.H Tahfidz/Akidah/Akhlak 

30. Ulil Haq, S.Kom.MM  Informatika 
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31. M.Juwaini,S.Pd.I,M.Pd Imla Khat 

Tabel. 2. 1 Pendidik dan Kependidikan 

3. Jumlah Siswa Di MTs Ummul Mukminin Aisyiyah Makassar 

Jumlah siswa di MTs Ummul Mukminin Aisyiyah Makassar berjumlah 

358 siswa yang dibagi dari beberapa kelas sebagai berikut: 

No Siswa Jumlah 

1. VII 124 

2. VIII 104 

3. IX 130 

Tabel. 2. 2  Jumlah Siswa 

Berdasarkan dari tabel diatas dapat diketahui bahwa kelas VII 

berjumlah 124  siswa, kelas VIII berjumlah 104 siswa, kelas IX berjumlah 

130 siswa. 

 

B. Penerapan Pembelajaran Bahasa Arab dengan Pendekatan All In One 

System di Madrasah MTs Ummul Mukminin Aisyiyah Makassar 

Secara umum implementasi atau penerapan pembelajaran dapat 

diartikan sebagai pelaksanaan atau penerapan dalam pembelajaran, secara 

garis besar implementasi pembelajaran merupakan suatu tindakan atau 

pelaksanaan dari sebuah rencana yang disusun secara matang dan terperinci 

dalam melakukan proses pembelajaran.    

 Adapun materi pelajaran bahasa Arab secara umum yang sedang 

diterapkan di Madrasah Tsanawiyah Pondok Pesantren Putri Ummul 

Mukminin Aisyiyah Makassar saat ini adalah materi pelajaran yang mengacu 

pada pengembangan silabus sistematis serta penyajiannya berdasarkan 

perpaduan antara Kurikulum Lembaga Pengembangan Pesantren 

Muhammadiyah (LP2M), dan Kurikulum Kementerian Agama dengan 
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pendekatan sistem all in one system (terpadu) yang meliputi :   

  

  1.  Istimā’ (menyimak) 

Penerapan materi istimā’ dalam pembelajaran bahasa Arab di 

Madrasah Tsanawiyah Pondok Pesantren Putri Ummul Mukminin Aisyiyah 

Makassar ini adalah latihan kemahiran untuk menyimak atau mendengar 

yang akan dapat dicapai dengan latihan-latihan mendengarkan perbedaan 

bunyi unsur kata (fonem) dengan unsur  kata lainnya  menurut makhraj  huruf  

yang  benar langsung dari penutur asli (native speaker)  dalam  hal ini seorang 

pengajar bahasa Arab ataupun melalui rekaman kaset, laboratorium bahasa 

dan lainnya, baik  unsur kata yang terpisah dari pemahaman arti maupun 

bunyi kata dan kalimat dengan pemahaman arti kata yang terkandung di 

dalamnya.    Tujuan dari pembelajaran istimā’ adalah : 

agar santri dapat membedakan bunyi-bunyi huruf Arab, agar  siswa  terlatih 

untuk dapat menangkap pesan pokok pikiran dari tulisan teks teks Arab yang 

didengarnya, agar santri dapat  memahami pesan yang disampaikan oleh 

pembicara asli (native speaker)   baik makna tersurat (tekstual) ataupun 

tersirat  (kontekstual), dan agar santri terlatih untuk  menyimpulkan  pokok-

pokok pikiran secara  kritis  dari suatu pembicaraan yang didengarnya.

 Hasil temuan di lapangan, berdasarkan observasi penulis terhadap 

pelaksanaan kegiatan inti pembelajaran bahasa Arab yaitu implementasi 

penyajian materi hiwār  di Madrasah Tsanawiyah Ummul Mukminin sebagai 

berikut: 

(1) Kegiatan /Pendahuluan: 

(a) Melakukan pembukaan dengan salam pembuka dan berdoa untuk 

memulai pembelajaran  

(b) Memeriksa kehadiran  kerapihan pakaian, posisi, dan tempat duduk 

santri.  

(c)  Menyiapkan fisik dan psikis santri dalam mengikuti kegiatan 

pembelajaran. 
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(d) Mengaitkan materi  pelajaran terdahulu dengan pelajaran yang akan 

disampaikan. 

(e) Memberikan gambaran tentang manfaat pembelajaran istimā’ (mufradāt) 

yang berkaitan   dengan  topik بيتي    

(f) Memberitahukan  materi pembelajaran yang akan dibahas 

(g) Memberitahu tujuan pembelajaran 

(2) Kegiatan Inti: 

(a) Guru membagi santri dalam bentuk kelompok   

(b) Santri mengamati teks bacaan.  

(c) Santri mengamati kata, frase  dan kalimat yang diperdengarkan 

(d) Santri menirukan pelafalan kata,frase dan kalimat yang diperdengarkan 

(e) Memperagakan bunyi kata, frasa dan kalimat bahasa Arab yang 

diperdengarkan tentang topik 

(f)  Menunjukkan gambar sesuai bunyi kata, frasa dan kalimat bahasa Arab 

yang  diperdengarkan tentang topik  تيبي   

(g) Santri secara berkelompok menanyakan hal-hal yang kurang jelas terkait 

kata,frase yang diperdengarkan 

(h) Santri secara berkelompok menanyakan makna kata,frase dan  kalimat 

yang belum dipahami  

(i) Santri mencari data mufradāt tentang   بيتي 

(j) Santri melafalkan mufradāt sesuai tema  yang diperlihatkan dan 

menuliskannya dalam daftar kosa kata kelompok 

(k) Santri menirukan langsung bunyi kata, frasa dan kalimat bahasa Arab yang 

diperdengarkan tentang topik  

(l) Santri menunjukkan gambar sesuai bunyi kata, frasa dan kalimat bahasa 

Arab yang  diperdengarkan tentang topik   بيتي   

(m) Santri melengkapi kalimat dengan mufradāt yang tepat 

(n)  Santri secara berkelompok mendemonstrasikan kembali pelafalan 

kalimat bahasa Arab,sesuai  jam  yang diperlihatkan dan melengkapi 

kalimat dengan  mufradāt yang tepat 
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(o) Menghafalakan mufradāt terkait topik  

(p) Santrimempresentasikan hasil kerja kelompoknya tentang materi yang 

telah dipelajari  

 
(3) Kegiatan Penutup 

 
(a) Santri menyimpulkan materi pembelajaran 

(b)  Guru memberikan penguatan materi ajar 

(c) Guru memberi penugasan  

(d) Guru dan santri membaca doa penutup dan salam. 

  
a)  Hiwār (percakapan) 

 Materi hiwār yang diberikan kepada siswa bertujuan agar siswa 

mampu bercakap-cakap dengan menggunakan bahasa Arab dalam 

pembicaraannya sehari-hari. Sehingga dengan kemampuan tersebut, dapat 

memudahkan siswa untuk berkomunikasi antara satu dengan yang lainnya 

dengan menggunakan bahasa Arab yang baik dan benar.  

 Pembelajaran bahasa Arab melalui materi percakapan ini terjadi antara 

guru dengan siswa. Materi percakapan ini memanfaatkan kosa kata yang ada 

pada wacanan bacaan berdasarkan pedoman percakapn sistematis 

merupakan latihan bagi siswa untuk bagaimana supaya caranya 

mengungkapkan pikiran dan perasaan secara lisan kepada orang lain. Aplikasi 

dari meteri pelajaran ini siswa diarahkan untuk tanya jawab berdasarkan 

pokok bahasan yang telah di tentukan dalam percakapan. Penerapan sistem 

pembelajaran percakapan (hiwār) mencakup: 

(1) Mempersiapkan bahan pelajaran (pokok bahasan) dan di tuangkan 

dalam rencana pembelajaran: 

(2) Menyusuaikan bahan pelajaran dengan kemampuan berbahasa siswa. 

Terutama kosa kata (mufradāt) yang telah dihafal siswa: 

(3) Menggunakan alat bantu pengajaran yang langsung dapat dijadikan 

sebagai objek pembicaraan: 
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(4) Terlebih dahulu menerangkan arti kata-kata yang dipergunakan untuk 

mempraktikannya, sementara siswa lainnya menyimak dan 

memperhatikan sebelum mendapat giliran: 

(5) Setelah percakapan selesai dilaksanakan, kemudian guru membuka 

forum tanya jawab untuk mendiskusikan pelaksanaan muhadasah 

yang baru selesai. 

 Implementasi penyajian materi pelajaran berbicara adalah di mulai 

dengan guru membacakan materi pelajaran berupa hiwār. Sedangkan santri 

mendengarkannya dalam keadaan buku santri tertutup. Untuk selanjutnya 

santri diperboleh membuka buku dan dituntut mendengarkann bacaan guru 

kembali. Setelah berlangsung berulang kali, barulah guru mengajukan 

beberapa pertanyaan yang berhubungan dengan materi hiwār.   

 Hal ini dilakukan untuk mengetahui seberapa jauh kemampuan santri 

dalam menguasai mufradāt yang ada dalam hiwār tersebut. Apabila terdapat 

kesulitan dalam memahami makna, maka guru menyebutkan arti mufradāt  

yang sulit sesuai yang diyakan oleh santri. Setelah itu, santri melafazkan hiwār 

tersebut lalu menghafalkannya. Pada saat siswa sudah hafal, guru  menunjuk 

dua orang santri untuk mendemonstrasikan hiwār tersebut secara berganti-

gantian di depan kelas. Pelajaran ditutup dengan menjawab soal-soal yang 

terdapat diakhir materi pelajaran.      Hasil temuan 

di lapangan, berdasarkan observasi penulis terhadap pelaksanaan kegiatan 

inti pembelajaran bahasa Arab yaitu implementasi penyajian materi hiwār  di 

Madrasah Tsanawiyah Ummul Mukminin sebagai berikut: 

(1) Kegiatan /Pendahuluan 

(a) Melakukan pembukaan dengan salam pembuka dan berdoa untuk 

memulai pembelajaran  

(b) Memeriksa kehadiran  kerapihan pakaian, posisi, dan tempat duduk santri.  

(c)  Menyiapkan fisik dan psikis santri dalam mengikuti kegitan pembelajaran. 
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(d) Mengaitkan materi  pelajaran terdahulu dengan pelajaran yang akan 

disampaikan. 

(e) Memberikan gambaran tentang manfaat pembelajaran hiwār  dengan 

topik   التعريف بالنفس 

(f) Memberitahukan  materi pembelajaran yang akan dibahas 

(g) Memberitahu tujuan pembelajaran 

(h) Pembagian kelompok belajar 

(2) Kegiatan Inti 

(a) Guru membagi santri dalam bentuk kelompok   

(b)  Santri mengamati kata,frase dan kalimat dalam teks  tanya jawab tentang 

  بالنفس التعريف

(c) Santri menirukan pelafalan kata,frase dan kalimat yang diperdengarkan 

(d) Santri secara berkelompok menanyakan hal-hal yang kurang jelas terkait 

kata,frase yang diperdengarkan 

(e) Santri secara berkelompok menanyakan makna kata,frase dan  kalimat 

yang belum dipahami  

(f) Guru mendemonstrasikan materi tanya jawab/ hiwār sebagai contoh. 

(g) Santri menirukan materi tanya jawab/hiwār yang diperdengarkan oleh 

guru 

(h) Santri/ guru secara berpasangan dalam kelompok bertanya jawab dengan 

pertanyaan sesuai topik بالنفس التعريف  

(i) Santri secara berpasangan  melafalkan hiwār  (simulasi) dengan topik 

  بالنفس التعريف

(j) Santri secara berpasangan  mendemonstrasikan materi hiwār dengan 

topik  بالنفس التعريف  

(k) Santri  melakukan tanya jawab sesuai tadrib dengan topik   بالنفس التعريف  

(l) Santri mempresentasikan hiwār secara berpasangan sesuai dengan topik 

 dengan benar   بالنفس التعريف

(3) Kegiatan Penutup 
 

(a) Santri menyimpulkan materi pembelajaran 
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(b)  Guru memberikan penguatan materi ajar 

(c) Guru memberi penugasan  

(d) Guru mengimformasikan materi selanjutnya  

(e) Guru dan Santri membaca doa penutup dan salam   

b) Qirā’ah (Bacaan) 

 Qirā’ah adalah wacana bacaan, baik yang dibaca maupun dalam hati. 

Membaca merupakan bagian yang penting dalam pelajaran bahasa Arab. 

Sebab kalimat-kalimat yang dikembangkan dalam bagian ini adalah kata-kata 

yang telah dikemukakan sebelum dalam mufradāt baik dalam bentuk kata 

benda (isim), kata kerja (fi’il) dan kata selain isim dan fi’il yaitu harf . Materi 

yang disajikan adalah fakta yang disesuaikan dengan kemampuan santri, 

sehingga menumbuhkan minat belajar. Bagian ini sebagai latihan membentuk 

keterampilan membaca dan menerjemahkan dari bahasa Arab ke dalam 

bahasa sehari-hari peserta didik. Melalui materi bacaan ini, diharapkan 

peserta didik dapat mengucapkan kata dan  kalimat bahasa Arab dengan fasih, 

lancar dan benar, sebab kesalahan dalam mengucapkan huruf-huruf Arab 

sistematis tanda baca mengakibatkan kesalahan arti yang dimaksudkan. 

 Keterampilan dalam membaca (مهارة القراءة/reading skill)  adalah 

kemampuan mengenali dan memahami isi sesuatu yang tertulis (lambang-

lambang tertulis) dengan melafalkan atau mencernanya di dalam hati. 

Pembaca yang baik adalah orang yang mampu berkomunikasi secara intim 

dengan bacaannya sehingga ia bisa gembira, marah, kagum, rindu, sedih, dan 

sebagainya sesuai isi gelombang bacaan. Bukan hanya itu saja, pembaca yang 

baik harus dapat menggunakan isi bacaannya dalam kehidupan sehari-hari.   

 Hasil temuan di lapangan, berdasarkan observasi penulis terhadap 

pelaksanaan kegiatan inti pembelajaran bahasa Arab yaitu implementasi 

penyajian materi membaca (qirā’ah) di Madrasah Tsanawiyah Ummul 

Mukminin sebagai berikut: 

(1) Kegiatan /Pendahuluan 
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(a) Melakukan pembukaan dengan salam pembuka dan berdoa untuk 

memulai pembelajaran  

(b) Memeriksa kehadiran  kerapihan pakaian, posisi, dan tempat duduk santri.  

(c)  Menyiapkan fisik dan psikis santri dalam mengikuti kegitan pembelajaran. 

(d) Mengaitkan materi  pelajaran terdahulu dengan pelajaran yang akan 

disampaikan. 

(e) Memberikan gambaran tentang manfaat pembelajaran qirā’ah   dengan 

topik بيتي  

(f) Memberitahukan  materi pembelajaran yang akan dibahas 

(g) Memberitahu tujuan pembelajaran 

(h) Pembagian kelompok belajar 

(2) Kegiatan Inti 

(a) Guru membagi santri dalam bentuk kelompok   

(b) Santri mengamati teks bacaan.  

(c)  Santri membaca teks qirā’ah . 

(d) Santri mengamati makna kata, kalimat yang terdapat pada teks qirā’ah  

tentang بيتي. 

(e) Santri secara berkelompok menanyakan mufradāt  yang belum dipahami 

dalam qirā’ah .  

(f) Santri membaca kata, frase dan kalimat bahasa arab tentang  بيتي 

(g) Santri menerjemahkan teks qirā’ah        

(h) Santri  mendemonstrasikan kembali bacaan qirā’ah  dengan benar. 

(i) Santri secara menerjemahkan teks qirā’ah   بيتي dengan benar 

(j) Menjawab tadrīb qirā’ah  tentang   بيتي 

(k) Santri mempresentasikan hasil kerja kelompoknya secara sistematis. 

(l) Membaca kata, frase dan kalimat bahasa Arab tentang  بيتي dengan intonasi 

dan makhraj yang benar. 

(m) Menerjemahkan  teks qirā’ah  tentang qirā’ah   بيتي dengan baik. 

(3) Kegiatan Penutup 

(e) Santri menyimpulkan materi pembelajaran 
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(f)  Guru memberikan penguatan materi ajar 

(g) Guru memberi penugasan  

(h) Guru dan santri membaca doa penutup dan salam. 

  

d) Kitābah  (Menulis) 

 Hasil temuan di lapangan, berdasarkan observasi penulis terhadap 

pelaksanaan kegiatan inti pembelajaran bahasa Arab yaitu implementasi 

penyajian materi menulis (kitābah) di Madrasah Tsanawiyah Ummul 

Mukminin sebagai berikut: 

(1) Kegiatan /Pendahuluan 

(a) Melakukan pembukaan dengan salam pembuka dan berdoa untuk 

memulai pembelajaran  

(b) Memeriksa kehadiran  kerapihan pakaian, posisi, dan tempat duduk santri.  

(c)  Menyiapkan fisik dan psikis santri dalam mengikuti kegitan pembelajaran. 

 

(d) Mengaitkan materi  pelajaran terdahulu dengan pelajaran yang akan 

disampaikan. 

(e) Memberikan gambaran tentang manfaat pembelajaran kitābah  dengan 

topik   التعريف بالنفس 

(f) Memberitahukan  materi pembelajaran yang akan dibahas 

(g) Memberitahu tujuan pembelajaran 

(h) Pembagian kelompok belajar 

(2) Kegiatan Inti 

(a) Guru membagi santri dalam bentuk kelompok   

(b)  Santri mengamati kata,frase dan kalimat dalam tadrīb kitābah tentang 

  بالنفس التعريف

(c) Santri memperhatikan penjelasan guru mengenai tadrīb 

(d) Santri  menanyakan hal-hal yang kurang jelas terkait materi tadrīb 

(e) Santri  menanyakan makna kata,frase dan  kalimat yang belum dipahami 



73 
 

 
 

73 

(f) Santri  mencoba untuk menyusun kata-kata acak yang telah disediakan 

menjadi kalimat yang benar 

(g) Santri   mencoba menjawab tadrīb tentang بالنفس التعريف  yang telah 

disediakan 

(h) Santri secara berkelompok menjawab tadrīb tentang waktu melakukan 

pekerjaan sehari-hari di madrasah dan di rumah dengan benar 

(i) Santri mempresentasikan hasil kerja kelompoknya,tadrīb tentang waktu 

melakukan pekerjaan sehari-hari di madrasah dan di asrama  dengan 

benar.  

(3) Kegiatan Penutup 

(a) Santri menyimpulkan materi pembelajaran 

(b)  Guru memberikan penguatan materi ajar 

(c) Guru memberi penugasan  

(d) Guru mengimformasikan materi selanjutnya  

(e) Guru dan Santri membaca doa penutup dan salam   

 
c) Media pembelajaran 

Dalam proses belajar mengajar di MTs Ummul Mukminin, salah satu 

unsur yang sangat penting adalah media pembelajaran. Fungsi media 

pembelajaran adalah sebagai alat bantu mengajar yang turut mempengaruhi 

iklim, kondisi, dan lingkungan belajar yang ditata dan diciptakan oleh guru.  

 Adapun pemakaian media pembelajaran dalam proses belajar 

mengajar di MTs Ummul Mukminin sangat kondusif. Ini dapat dilihat dengan 

adanya laboraturium bahasa yang disediakan oleh sekolah.  

d) Alokasi Waktu 

Pembelajaran bahasa Arab dengan pendekatan all in one system di 

Madrasah Tsanawiyah sesuai  struktur Kurikulum kementerian Agama yaitu 

pertemuan sebanyak 18 pekan. Setiap pekan sesuai  struktur ada 2 jam 

pertemuan. Dengan demikian, ada 54 jam pertemuan dalam satu semester 
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dengan rincian:18 pekan x 2 jam perpekan  1 semester, sebanyak 36 jam 

pertemuan. 

Adapun Pembelajaran bahasa Arab Madrasah Tsanawiyah dengan 

pendekatan all in one system di Madrasah Tsanawiyah Ummul Mukminin 

Makassar ada empat jam perpekan. Ini artinya ada tambahan satu jam 

perpekan dibandingkan struktur Kurikulum Madrasah tentang                alokasi    

waktu pelajaran bahasa Arab di Madrasah Tsanawiyah di bawah                

Kementrian  Agama yaitu ada tiga jam pertemuan perpekan.141 

f)   Evaluasi Belajar 

Evaluasi terhadap proses pengajaran dilakukan oleh guru sebagai 

bagian integral dari pengajaran itu sendiri, artinya, evaluasi tidak terpisahkan 

dalam penyusunan dan pelaksanaan pengajaran. Evaluasi bertujuan menilai 

efektifitas dan efesiensi kegunaan pengajaran sebagai bahan untuk perbaikan 

dan penyempurnaan, program dan pelaksanaannya. Objek dan sasaran 

evaluasi adalah komponen-komponen sistem pengajaran itu sendiri, baik yang 

berkenaan dengan pelaksanaan proses pembelajaran bahasa Arab maupun 

hasil dari proses pembelajaran bahasa Arab tersebut serta semua dimensinya.

        Ada lima aspek yang 

minimal harus diketahui oleh guru agar ia dapat menentukan strategi 

pengajaran sesuai dengan kondisi peserta didik, yaitu: pertama, kemampuan 

peserta didik; kedua, minat, perhatian dan motivasi belajar peserta didik 

ketiga; kebiasaan Belajar; keempat, pengetahuan awal dan prasarat dan 

kelima, karakteristik peserta didik.     Pada bagian 

ini proses interaksi pembelajaran dievaluasi untuk mengetahui sejauhmana 

penguasaan bahan pengajaran oleh peserta didik setelah diberikan dan untuk 

mengetahui efektivitas dan efesiensi proses interaksi pembelajaran yang telah 

dilakukan. Untuk mengetahui apakah anak didk telah menguasai bahan 

pelajaran yang telah diberikan perlu diadakan pos test sebagai bagian akhir 

                                                        

141 Erna, Guru Bahasa Arab Madrasah Tsanawiyah Ummul Mukminin Makassar, 
wawancara oleh penulis di Makassar, 7 Septembert 2024. 
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dari proses interaksi pembelajaran bahasa Arab. Teknik untuk mengetahuinya 

bisa dengan berbagai cara, namun tetap berpedoman pada tujuan pengajaran 

yang telah ditetapkan sebelum pelaksanaan pengajaran. Keberhasilan dan 

kegagalan guru dalam mengadakan evaluasi tergantung pada kompetensi 

guru dan penyusunannya. Kesalahan dalam pembuatan alat evaluasi bisa 

berakibat pada penilaian yang biasa. Data yang diterimapun tidak akurat. 

Akibat selanjutnya, anak didik banyak jadi korban penilaian yang keliru. Oleh 

karena itu, guru harus benar-benar memperhatikan masalah evaluasi ini, 

sehingga fungsi evaluasi benar-benar terlaksana dengan baik dan benar. 

     

C. Kendala  Implementasi Pembelajaran Bahasa Arab Dengan Pendekatan 
Ali In One System Di Madrasah Tsanawiyah Pondok Pesantren Putri 
Ummul Mukminin Aisyiyah Makassar. 

Pelaksanaan pembelajaran di kelas, penulis menemukan berbagai 

masalah baik dari pendidik, peserta didik, metodologis, atau masalah-masalah 

yang lainnya. Semua permasalahan tersebut dapat berimplikasi langsung atau 

tidak langsung terhadap pencapaian hasil pembelajaran. Karena itu, 

permasalahan merupakan sebuah tantangan untuk mencapai tujuan 

pembelajaran yang ditetapkan. Penulis melakukan penelitian dengan 

penekanan pada hasil wawancara dengan beberapa pihak yang berkompeten 

dan hasil survey lapangan yang yang mengacu pada tujuan umum dan khusus 

pembelajaran bahasa Arab serta proses pelaksanaan pembelajaran bahasa 

Arab di Madrasah Tsanawiyah Ummul Mukminin Makassar. 

 Realitas empiris di lapangan menunjukkan bahwa pembelajaran 

bahasa Arab pada Madrasah Tsanawiyah Ummul Mukminin Makassar tidak 

luput dari berbagai kendala atau problem. Sepanjang pengamatan partisipasif 

yang dilakukan oleh penulis dalam pembelajaran bahasa Arab pada Madrasah 

Tsanawiyah Ummul Mukminin Makassar, ada beberapa kendala yang terjadi , 

dan kendala tersebut tidak hanya terjadi pada peserta didik, namun juga dari 

sisi lain telah menunjukkan kejanggalan yaitu problem pada pendidik. Adapun 
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kendala yang dihadapi tersebut di antaranya: 

1. Kendala Peserta Didik 

Sebagaimana kita ketahui, kondisi pembelajaran bahasa Arab di 

Madrasah/sekolah-sekolah dan perguruan tinggi di Indonesia masih 

dihadapkan pada berbagai tantangan dan kendala sebagaimana di Madrasah 

Tsanawiyah Ummul Mukminin Makassar. Penulis melihat Pembelajaran 

bahasa Arab di Madrasah Tsanawiyah Ummul Mukminin Makassar 

menunjukkan keberhasilan yang belum maksimal sebagaimana tujuan  

pembelajaran bahasa Arab itu sendiri, bahkan sebahagian siswa cenderung 

menjadi tidak nyaman ketika menerima materi bahasa Arab.   

 Kenyataan seperti ini membawa kesan bahwa bahasa Arab merupakan 

bahasa yang sulit dipelajari dibandingkan dengan bahasa asing yang lain 

meskipun pada dasarnya bahasa Arab tidak sesulit yang dibayangkan 

khususnya bagi orang Indonesia yang beragama Islam, sebab pada hakekatnya 

mereka setiap hari telah menggunakan bahasa ini dalam praktek-praktek 

ibadanya seperti ketika sholat dan berdoa. Selain itu, banyak kosa kata bahasa 

Indonesia yang berasal dari bahasa Arab yang sebenarnya mempermudah 

mempelajari bahasa Arab.    Sesuai dengan pandangan di 

atas, salah seorang guru bahasa Arab Ummul Mukminin mengatakan bahwa: 

Tidak semudah membalikkan telapak tangan untuk diserap oleh peserta 
didik di dalam menyajikan pelajaran bahasa Arab kepada peserta didik, 
dipahami serta dikuasai materi yang diajarkan oleh gurunya. Bahkan 
banyak di antara mereka menghadapi kesulitan  ketika menerima materi 
karena terlalu dibebani dengan sederet hafalan kosa kata, tata bunyi, tata 
kalimat, dan tulisan.142 

Jadi, yang menjadi permasalahan sekarang adalah ketika peserta didik 

menganggap bahasa Arab sebagai salah satu mata pelajaran yang sulit maka 

menurut penulis bahwa ada kendala di dalam proses pelaksanaan 

                                                        

142 Erna, Guru Bahasa Arab Madrasah Tsanawiyah Ummul Mukminin Makassar, 
wawancara oleh penulis di Makassar, 7 September 2024. 
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pembelajaran bahasa Arab.  Permasalahan pembelajaran bahasa Arab di 

Indonesia pada dasarnya dapat dipilih ke dalam dua kategori yakni problem 

linguistik dan non linguistik yang dapat diperinci menjadi problem metodologi 

dan sosiologi.         

a. Kendala linguistik 

Kendala yang biasanya muncul dalam pembelajaran bahasa Arab bagi 

non Arab terbagi ke dalam dua bagian, kendala linguistik dan non linguistik. 

Termasuk kendala atau problem linguistik yaitu kosakata, tata bunyi, tata 

kalimat dan tulisan. Sementara yang termasuk problem non linguistik yang 

paling utama adalah problem yang menyangkut perbedaan sosiokultural 

masyarakat Arab dengan masyarakat non Arab.   

 Berkaitan dengan problematika pembelajaran bahasa Arab di MTs 

Ummul Mukminin Makassar, Erna mengatakan bahwa:  

Berdasarkan pengamatan saya selama mengajar di MTs Ummul Mukminin 
Makassar, ada dua problem yang sering dihadapi oleh siswa, yang pertama 
problem linguistik yaitu kosakata, pengucapan (tata bunyi), tata bahasa, 
dan penulisan. Yang kedua problem non linguistik yaitu peserta didik, 
metode, sarana dan prasarana, dan pengajar.143 

1) Kosakata      

Dalam Pedoman Khusus Bahasa Arab Madrasah Tsanawiyah, 

disebutkan bahwa tujuan pengajaran bahasa Arab adalah:  

Siswa mampu menguasai secara aktif dan fasih perbendaharaan kata 
bahasa Arab Fuṣhā sejumlah 700 kata dan ungkapan dalam berbagai 

                                                        

143 Erna, Guru Bahasa Arab Madrasah Tsanawiyah Ummul Mukminin Makassar, 
wawancara oleh penulis di Makassar, 7 Septembert 2024. 
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bentuk kata dan pola kalimat yang diprogramkan meliputi tema tentang 
kegiatan sehari-hari, baik aqidah, ibadah, dan akhlak.144 

Kenyataannya, untuk menguasai kosakata dengan jumlah demikian 

banyak merupakan kesulitan tersendiri baik oleh pendidik maupun peserta 

didik. Pendidik harus merencanakan kegiatan menghafal kosakata (mufradāt), 

tetapi tidak membuat peserta didik merasa terbebani. Hal ini diakui oleh guru 

bahasa Arab MTs Ummul Mukminin Makassar yang mengatakan:  

     

Hafalan kosakata merupakan sesuatu yang sangat urgen untuk dihafal 
santri untuk menguasai empat kemahiran berbahasa, jika diwajibkan 
untuk menghafal sejumlah kosakata, ditambah lagi dengan tugas-tugas 
dari pelajaran lain yang menjadi keluhan para santri ketika saya 
memberikan tugas kepada mereka. Saya hanya memotivasi mereka untuk 
menghafal kosakata sebanyak mungkin khususnya yang berkaitan dengan 
kehidupan sehari-hari.145 

Dari pernyataan tersebut di atas dipahami bahwa hafalan kosakata 

dalam jumlah tertentu sebagaimana yang tercantum dalam kurikulum bahasa 

Arab menjadi problem tersendiri bagi pengajar dan siswa di MTs Ummul 

Mukminin Makassar.  Pengajar merasa berkewajiban untuk memenuhi 

tuntutan kurikulum yaitu hafalan kosa kata bahasa Arab dalam jumlah 

tertentu sesuai dengan tingkat kelas masing-masing sedangkan siswa 

mengalami kesulitan untuk menghafal kosa kata yang dibebankan kepada 

mereka karena banyaknya tugas-tugas yang harus diselesaikan dari mata 

pelajaran dalam bidang studi yang lain. Hal ini juga sesuai dengan keterangan 

dari salah seorang siswa yang mengatakan: 

Saya menghadapi kesulitan untuk menghafal kosa kata bahasa Arab dalam 
jumlah yang banyak, sebab banyak tugas-tugas dari mata pelajaran yang 

                                                        

144 Departemen Agama RI, Pedoman Khusus Bahasa Arab Madrasah Tsanawiyah (Cet. 
III; 

Jakarta: Direktorat Jenderal Kelembagaan Agama Islam, 1994), h. 4. 
 

145 Erna, Guru Bahasa Arab Madrasah Tsanawiyah Ummul Mukminin Makassar, 
wawancara oleh penulis di Makassar, 7 September 2024. 
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lain seperti bahasa Indonesia, Biologi, bahasa Inggeris, al-Qur’an Hadis, 
Aqidah akhlak, dan pelajaran yang lain.146 

Keterangan tersebut diperkuat dengan keterangan dari  guru bahasa 

Arab di MTs Ummul Mukminin Makassar, beliau mengatakan:  

Pembelajaran bahasa Arab di MTs Ummul Mukminin Makassar 
mendapatkan kendala atau problem, salah satunya adalah kurangnya 
hafalan kosa kata para siswa. Hal itu terjadi karena kesadaran siswa untuk 
menghafal masih sangat kurang, walaupun telah dibebankan kepada 
mereka untuk menghafal sejumlah kosa kata tetapi, hanya beberapa orang 
yang mampu untuk menyelesaikannya. Alasan dari mereka yang tidak 
mampu untuk menghafal adalah karena banyaknya tugas dan hafalan dari 
mata pelajaran yang lain, sehingga kami tidak bisa terlalu membebani 
mereka dengan sejumlah hafalan tetapi hanya memberikan motivasi 
tentang pentingnya belajar bahasa Arab.147 

Oleh karena itu, penulis  dapat  disimpulkan  bahwa pembelajaran 

bahasa Arab di MTs Ummul Mukminin Makassar mengalami kendala atau 

problem khususnya hafalan kosa kata siswa yang masih kurang, jauh dari 

standar yang ditetapkan dalam kurikulum bahasa Arab.         

 2. Tata bunyi 

Tata bunyi (fonologi) dalam bahasa Arab adalah sesuatu yang sangat 

urgen untuk dikuasai, banyak pembelajar yang sudah bertahun-tahun belajar 

bahasa Arab tetapi mereka belum bisa melafalkan dengan benar beberapa 

huruf Arab yang tidak ada padanannya dalam bahasa Indonesia, khususnya 

siswa MTs Ummul Mukminin Makassar.       

 Ini sesuai wawancara penulis dengan salah seorang guru bahasa Arab 

MTs Ummul Mukminin Makassar, ia mengatakan:  

Tata bunyi menjadi perhatian saya dalam proses belajar mengajar sebab 
masih ada  santri (santri baru) menghadapi kesulitan dalam melafalkan 

                                                        

146 Farah, Santri kelas VII C Madrasah Tsanawiyah Ummul Mukminin Makassar, 
wawancara oleh penulis di Makassar,  11 September 2024 

147 Marjani, Guru bahasa Arab Madrasah Tsanawiyah Ummul Mukminin Makassar, 
wawancara oleh penulis di Makassar, 10 September 2024 
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huruf-huruf tertentu yang bisa merubah makna yang sebenarnya ketika 

salah dalam melafalkannya, seperti huruf  148.غ ع ظ ض ص ذ ه خ ث 

Pembelajaran bahasa Arab di Indonesia sudah berlangsung lama, akan 

tetapi aspek tata bunyi sebagai dasar untuk mencapai kemahiran menyimak 

dan berbicara masih kurang diperhatikan.      

 Hasil temuan di lapangan di MTs Ummul Mukminin Makassar, setelah 

penulis mengikuti proses belajar mengajar di kelas, penulis melihat bahwa ada 

beberapa santri (khusus santri baru) menghadapi problem dalam pengucapan 

huruf hijaiyyah. Hal itu terjadi karena kebanyakan mereka belum pernah 

belajar bahasa Arab, sebab mereka umumnya berasal dari sekolah dasar yang 

tidak mengajarkan bahasa Arab. Meskipun mereka telah belajar membaca  al-

Qur’an, tetapi belum mampu untuk mengucapkan huruf-huruf hijaiyyah 

dengan baik dan benar. Hal ini senada dengan keterangan dari Erna, guru 

bahasa Arab MTs Ummul Mukminin Makassar.   Menurut penulis 

kendala atau problem yang dirasakan oleh peserta didik di atas adalah 

menjadi problem guru bahasa Arab dalam mengajarkan materi qirā’ah dan 

hiwār. Bagaimana cara guru memperdengarkan bacaan yang tepat kemudian 

peserta didik meniru dan mengulanginya serta bagaimana pula peserta didik 

berlatih membedakan bunyi huruf yang hampir sama.     

     

3)  Tata bahasa (qawā’id) 

Qawā’id merupakan deskripsi dari aturan-aturan yang berlaku pada 

bahasa Arab. Lebih dari itu, qawā’id merupakan suatu subsistem yang 

terdapat dalam organisasi bahasa dimana satuan-satuan bermakna 

bergabung untuk membentuk satuan-satuan yang lebih besar. Qawā’id  atau 

tata bahasa Arab yang terdiri naḥwu dan ṣarf  adalah merupakan salah satu 

unsur yang penting untuk menguasai pembelajaran bahasa Arab. Untuk 

                                                        

148 Marjani, Guru Bahasa Arab Madrasah Tsanawiyah Ummul Mukminin Makassar, 
wawancara oleh penulis di Makassar, 9 September 2024. 
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membaca kitab-kitab klasik yang gundul, kuncinya adalah penguasaan 

terhadap qawā’id. Namun, persoalan yang muncul  kemudian  adalah  

pelajaran  tata  bahasa  Arab masih  susah  untuk dipahami oleh sebagian siswa 

yang tidak mempunyai dasar bahasa Arab. Hal itu senada dengan apa yang 

diungkapkan oleh salah seorang peserta didik kepada peneliti, ia mengatakan; 

“bagi saya, tata bahasa Arab termasuk pelajaran yang agak sulit untuk saya 

pelajari”.149       Pernyataan santri 

yang mengalami kesulitan dalam belajar tata bahasa Arab (qawā’id) dalam hal 

ini ilmu nahwu, merupakan problem yang harus diberikan solusi yang terbaik 

agar pembelajaran bahasa dapat berjalan dengan baik sesuai dengan tujuan 

pembelajaran. Sebab qawā’id merupakan sarana untuk menguasai empat 

kemahiran berbahasa, dan menghindari kesalahan-kesalahan dalam 

berbahasa, baik itu pengucapan, tulisan, maupun pemahaman terhadap 

bacaan dan apa yang didengar.          Penulis mengadakan wawancara 

dengan seorang guru bahasa Arab tentang pandangan peserta didik yang 

kesulitan dalam mempelajari tata bahasa Arab, maka ia mengatakan: 

Salah satu problem dari aspek bahasa yang dihadapi santri, adalah tata 
bahasa, sebab umumnya siswa yang masuk di sini kebanyakan dari sekolah 
umum, di mana mereka tidak pernah belajar bahasa Arab sebelumnya. 
Sehingga mereka dalam memahami ditambah lagi perasaan rendah diri 
atau minder temah satu problem dari aspek bahasa yang dihadapi santri, 
adalah tata bahasa, sebab umumnya siswa yang masuk di sini kebanyakan 
dari sekolah umum, di mana mereka tidak pernah belajar bahasa Arab 
sebelumnya. Sehingga mereka dalam memahami ditambah lagi perasaan 
teman-temannya yang berasal dari sekolah agama yang umumnya 
mempunya dasar bahasa Arab 150 

Dari pernyataan tersebut dapat dipahami bahwa siswa MTs Ummul 

Mukminin Makassar mengalami problem dalam belajar tata bahasa Arab 

sebab kebanyakan mereka berasal dari sekolah umum yang belum pernah 

                                                        

149 Ainun Putri Alam, Santri kelas IX B Madrasah Tsanawiyah Ummul Mukminin 
Makassar, wawancara oleh penulis di Makassar, 13 September 2024 

150 Marjani, Guru bahasa Arab Madrasah Tsanawiyah Ummul Mukminin Makassar, 
wawancara oleh penulis di Makassar, 13 September 2024 
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belajar bahasa Arab sebelumnya, ditambah lagi dengan metode yang sering 

digunakan oleh guru bahasa Arab adalah metode qawā’id, meskipun 

menggunakan metode yang lain tetapi metode qawā’id merupakan metode 

yang paling dikuasainya.    

b. Kendala Non Linguistik 

      1)  Motivasi Peserta Didik 

Berkaitan dengan pembelajaran bahasa Arab, motivasi dipandang 

sebagai salah satu faktor penentu keberhasilan. Penulis menemukan beberapa 

peserta didik  motivasi masih kurang terhadap pelajaran   bahasa Arab 

dibandingkan pelajaran yang lain khususnya pelajaran bahasa Inggris, 

umumnya para santri belajar bahasa Arab karena tuntutan kurikulum sekolah. 

         Berdasarkan 

wawancara penulis dengan salah seorang guru bahasa Arab di MTs Ummul 

Mukminin Makassar, salah satu sebab peserta didik kurang senang dengan 

mata pelajaran bahasa Arab adalah dasar bahasa Arab kurang karena tidak 

memiliki latar belakang bahasa Arab yang cukup karena mereka menempuh 

pendidikan dasar pada sekolah umum yang tidak mengajarkan bahasa Arab, 

tetapi mereka dapat membaca al-Qur’an, maka kemampuan dasar bahasa Arab 

yang mereka miliki terbatas pada kemampuan membaca al-Qur’an saja tanpa 

diiringi kemampuan menulis huruf Arab.. Ini berbanding terbalik dengan 

bahasa Inggris karena mereka memiliki latar belakang dasar-dasar bahasa 

Inggris yang kuat ketika menempuh pendidikan dasar. 

 
 

Melihat kendala-kendala peserta didik MTs Ummul Mukminin 

Makassar dalam pembelajaran bahasa Arab di atas, upaya guru bahasa Arab 

dalam memberikan motivasi sangat dibutuhkan, sehingga dapat menarik 

peserta didik untuk lebih perhatian dan aktif dalam mempelajari bahasa Arab.  

2)  Bakat 
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Bakat adalah kemampuan dasar yang ada di dalam diri manusia yang 

dibawa sejak lahir. Bakat ini berupa potensi yang masih perlu dikembangkan 

dan dilatih agar berkembang menjadi suatu keahlian, kecakapan, dan 

keterampilan khusus tertentu. Untuk menjadi suatu keahlian, kecakapan, dan 

keterampilan khusus tersebut, seorang individu perlu menerima rangsangan 

berupa latihan-latihan yang sesuai dengan kemampuan dasar individu 

tersebut.        

 Seorang siswa yang mempunyai bakat pada salah satu bidang studi 

tertentu, jelas akan tampak pada sikapnya pada bidang studi yang dimaksud. 

Sebagai contoh seorang siswa yang berbakat pada bidang seni atau olah raga 

tertentu, maka akan nampak di dalam sikapnya bahwa dia lebih senang 

bergelut dengan hal-hal atau kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan 

bidang tersebut. Demikian pula halnya siswa Madrasah Tsanawiyah Ummul 

Mukminin Makassar dalam mempelajari pelajaran bahasa Arab. 

 Hasil temuan di lapangan dan wawancara penulis dengan guru bahasa 

Arab MTs Ummul Mukminin Makassar,151 diperoleh keterangan bahwa para 

siswa yang berbakat dalam pelajaran bahasa Arab, nampak minat mereka 

dalam belajar yang sangat besar, bahkan mereka selalu mengerjakan tugas-

tugas yang diberikan tanpa melalaikan atau lupa terhadap tugas tersebut. 

Sedangkan siswa yang tidak berbakat, biasanya sering melalaikan tugasnya, 

kurang semangatnya dalam belajar serta terkadang mereka bolos dari 

pelajaran dengan sengaja. Hal ini senada dengan pernyataan guru bahasa Arab 

MTs Ummul Mukminin Makassar. Beliau mengatakan: 

 

Berbicara tentang bakat, masing-masing kita mempunyai bakat, tetapi 
bakat tersebut berbeda-beda, ada yang bakatnya dalam bidang olahraga, 
seni, bahasa, eksakta, dan lain-lain. Begitupun dengan bahasa Arab, santri 

                                                        

151 Erna, Guru bahasa Arab Madrasah Tsanawiyah Ummul Mukminin Makassar, 
wawancara oleh penulis di Makassar, 15 Septembert 2024 
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yang berbakat akan terlihat dari motivasi mereka dalam belajar dan dan 
kemampuan mereka melebihi kemampuan teman-temannya yang lain. 152 

 

Berdasarkan observasi penulis, terhadap santri MTs Ummul Mukminin 

Makassar, dapat dilihat dalam proses pembelajaran bahasa Arab, di antara 

mereka ada yang mengikuti pelajaran dengan baik dan bersemangat serta 

memperhatikan setiap penjelasan dari guru bahasa Arab, tetapi sebaliknya 

sebagian santri yang lain menunjukkan sikap yang kurang bersemangat untuk 

mengikuti setiap penjelasan yang diberikan oleh guru bahasa Arab. Hal itu 

ditunjukkan dengan sikapnya yang lebih asyik membaca buku yang lain 

seperti novel dan ada juga yang bercakap dengan temannya yang lain. Penulis 

kemudian mencoba untuk mengorek keterangan dari para santri tersebut, dan 

jawaban yang mereka berikan berbeda-beda, di antara mereka ada yang 

merasa kesusahan untuk memahami setiap penjelasan dari guru,153 

sedangkan yang lain menjawab banyak kosakata yang harus diketahui, yang 

lain merasa kurang berminat untuk belajar bahasa Arab.154 

 Senada dengan keterangan di atas, guru bahasa Arab MTs Ummul 

Mukminin Makassar, setelah penulis melakukan wawancara dengan beliau 

mengatakan: 

 

Hal-hal yang menjadi problem dan sebab munculnya problem 
pembelajaran bahasa Arab di MTs Ummul Mukminin Makassar adalah 
sikap sebagian siswa yang kurang bersemangat dalam belajar, dan ada juga 
yang sangat susah untuk mengerti setiap penjelasan yang disampaikan 
kepada mereka, hal itu terjadi menurut analisa saya karena mereka tidak 

                                                        

152 Erna, Guru bahasa Arab Madrasah Tsanawiyah Ummul Mukminin Makassar, 
wawancara oleh penulis di Makassar, 15 Septembert 2024. 

 
153 Mar'ah Maythari, Santri kelas VII Madrasah Tsanawiyah Ummul Mukminin 

Makassar, wawancara oleh penulis di Makassar, 15 Septembert 2024. 
 

154 Miftahul Jannah M, Santri kelas VII Madrasah Tsanawiyah Ummul Mukminin 
Makassar, wawancara oleh penulis di Makassar, 15 September 2024. 
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berbakat dalam belajar bahasa khususnya bahasa Arab dan intelegensi 
mereka yang sangat kurang.155 
 

Berdasarkan keterangan di atas, dapat dipahami bahwa bakat 

termasuk kemampuan yang dibawa sejak lahir, dan dapat dirasakan hasilnya 

setelah berlatih dan belajar serta dapat menambah minat untuk belajar 

khususnya dalam pembelajaran bahasa Arab.   

3) Perhatian 

Dalam pembelajaran bahasa Arab, perhatian merupakan sesuatu yang 

sangat berpengaruh terhadap keberhasilan pembelajaran. Penulis sendiri 

dalam observasi di MTs Ummul Mukminin Makassar, melihat bahwa ada santri 

yang kurang perhatiannya terhadap pelajaran yang sedang dijelaskan oleh 

guru bahasa Arab, tidak bisa menjawab ketika ditanya oleh gurunya. Ini sesuai 

dengan keterangan dari guru bahasa Arab, beliau mengatakan: “pengalaman 

saya dalam mengajar, para santri biasanya bersemangat untuk belajar ketika 

pelajaran baru dimulai, tetapi ketika pelajaran sudah berlangsung lama, maka 

mereka sudah mulai kurang memperhatikan pelajaran”.156   

       Oleh karena itu, salah satu 

sebab timbulnya kendala atau problem adalah ketika siswa tidak fokus 

terhadap pelajaran karena kurangnya perhatian, perhatian itu kurang atau 

tidak ada tentunya dengan sebab-sebab tertentu seperti capek, mengantuk, 

bosan, atau gangguan dari teman diajak berbicara dengan terganggu dengan 

suara-suara dari luar.   Hal ini senada dengan pengakuan 

salah seorang santri MTs Ummul Mukminin Makassar, megatakan: “Yang 

kadang mengganggu perhatian saya adalah kalau capek, mengantuk, dan 

                                                        

155 Marjani, Guru bahasa Arab Madrasah Tsanawiyah Ummul Mukminin Makassar, 
wawancara oleh penulis di Makassar, 15 September 2024. 

 
156 Erna, Guru bahasa Arab Madrasah Tsanawiyah Ummul Mukminin Makassar, 

wawancara oleh penulis di Makassar, 15 September 2024 
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diajak berbicara oleh teman”.157  Maka dapat disimpulkan bahwa 

salah satu masalah yang dihadapi oleh seorang guru dalam kelas adalah ketika 

santri kurang memperhatikan pelajaran yang disampaikan oleh gurunya, hal 

itu merupakan problem yang harus diperhatikan oleh guru, sehingga 

pembelajaran dapat berjalan dengan baik, maka para guru harus mengetahui 

bagaimana menarik perhatian santri dan kemudian menjaga agar perhatian 

itu tetap ada. 

4) Lingkungan Bahasa 

Bīah lughawīyah berarti lingkungan berbahasa Arab. Keberhasilan belajar 

bahasa Arab sangat dipengaruhi dan ditentukan oleh lingkungan yang 

kondusif. Lingkungan yang dimaksud adalah lingkungan di mana siswa 

belajar bahasa dan dimana dia bertempat tinggal (termasuk pesantren). 

Dengan lingkungan yang bernuansa bahasa Arab, siswa akan lebih 

termotivasi untuk belajar dan mempraktekkan bahasa Arab, sehingga pada 

akhirnya dia terbiasa berbahasa Arab dengan reflek.  

 Berdasarkan observasi yang peneliti lakukan di MTs Ummul Mukminin 

Makassar, menunjukkan bahwa lingkungan bahasa santri, belum maksimal 

mendukung untuk pengembangan bahasa Arab. Pembentukan lingkungan 

berbahasa khususnya di MTs Ummul Mukminin Makassar, belum 

maksimal untuk diciptakan sebab kemampuan santri untuk berbicara 

dalam bahasa Arab masih kurang, ditambah lagi dengan peraturan untuk 

                                                        

157Syahirah Aulyah Yusuf, Santri Kelas VII A Madrasah Tsanawiyah Ummul Mukminin 
Makassar, wawancara oleh penulis di Makassar, 15 September 2024. 
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berbahasa Arab bagi santri tiap hari selasa, rabu, dan kamis tidak 

dilaksanakan secara konsisten oleh santri sendiri, sehingga pembentukan 

lingkungan bahasa masih terkendala, padahal lingkungan bahasa sangat 

efektif untuk meningkatkan kemampuan para siswa dalam berbahasa 

Arab.    

Dari keterangan tersebut dapat dipahami bahwa kemampuan santri 

untuk berkomunikasi dalam bahasa Arab masih kurang, ditambah lagi dengan 

dengan peraturan untuk berbahasa Arab bagi santri tiap hari selasa, rabu, dan 

kamis tidak dilaksanakan secara konsisten oleh santri sendiri, sehingga 

pengembangan kemampuan dan motivasi siswa untuk berbahasa Arab 

menjadi terkendala. 

2. Kendala Pendidik 

Dalam pencapaian tujuan pembelajaran bahasa Arab, seorang guru 

merupakan faktor penunjang utama. Gurulah yang memiliki pengaruh besar 

terhadap keberhasilan siswa dalam pencapaian kompetensi.  

 Guru merupakan komponen yang sangat menentukan keberhasilan 

peserta didik terutama kaitannya dengan proses belajar mengajar. Guru 

adalah komponen yang paling berpengaruh terhadap terciptanya proses dan 

hasil pendidikan yang berkualitas. Maka keberadaan guru yang profesional 

tidak bisa ditawar-tawar lagi.     

 Berdasarkan observasi yang peneliti lakukan, pada kenyataannya 

penulis menemukan di lapangan ada beberapa masalah yang ada pada guru 

dalam pelaksanaan pembelajaran bahasa Arab, yaitu kurang profesionalnya 

guru dalam melakukan proses pembelajaran bahasa Arab yang dilihat dari: 

a. Materi Ajar 
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Materi pelajaran bahasa Arab adalah materi yang harus dipelajari 

peserta didik dalam pembelajaran bahasa Arab sebagai sarana pencapaian 

kompetensi berbahasa yaitu keterampilan mendengar (mahārah al-istimā’), 

keterampilan berbicara, (mahārah al-kalām), keterampilan membaca 

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

karena itu, materi pelajaran bahasa Arab tidak terlepas dari empat aspek 

keterampilan berbahasa yang telah disebutkan di atas. Keempat aspek 

tersebut sangat erat kaitannya dengan materi pembelajaran bahasa Arab di 

Madrasah Tsanawiyah Ummul Mukminin Makassar.  

 Pembelajaran bahasa Arab di kelas VII Madrasah Tsanawiyah Ummul 

Mukminin Makassar memakai buku paket Pelajaran Bahasa Arab oleh DR. D. 

Hidayat. Di dalam buku tersebut terdapat 7 dars, yaitu 4 dars pada semester 

ganjil dan 3 dars pada semester genap. Setiap dars terdiri dari atas lima materi 

pokok, yaitu: al-mufradāt, al-istimā’, al-hiwār, al-qirā’ah, al-kitābah. Alokasi 

waktu pembelajaran bahasa Arab di Madrasah Tsanawiyah Ummul Mukminin 

Makassar yaitu (4 x 40 menit) perpekan.  

(1) Semester ganjil 

 .  تعارف1
 
 . العاملون في المدرسة2
 
 . المرافق والۡدوات المدرسية3
 
 الۡلوان. 4
  

 

 

 

 (2) Semester genap 

 .  العنوان 1
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 . بيتي2
 
 . من يوميات الۡسرة     3
 
 

 

 Hasil pengamatan penulis terhadap mauḍū’ dars  بيتي  pada materi 

pembelajaran bahasa Arab di atas, proses pembelajaran  bahasa  Arab  di  

kelas  VII  Madrasah  Tsanawiyah  Ummul Mukminin Makassar berlangsung 

sesuai dengan petunjuk-petunjuk buku paket Pelajaran Bahasa Arab, di 

samping itu guru mengajar bahasa Arab sesuai dengan pengalaman mereka.

         Dalam 

proses pembelajaran bahasa Arab tersebut menggunakan pendekatan 

pendekatan all in one system (naẓarīyah al-wiḥdah  ). Pendekatan all in one 

system menggunakan berbagai ragam metode pembelajaran bahasa asing 

(bahasa Arab) tergantung bagaimana guru memodifikasi secara teknik 

dengan tetap berpegang pada empat keterampilan berbahasa.  

     Sesuai dengan hasil wawancara penulis 

dengan dengan salah seorang guru bahasa Arab mengatakan,  bahwa proses 

pembelajaran bahasa Arab yang digunakan adalah pendekatan all in one 

system yaitu, al-istimā’, al-hiwār, al-qirā’ah, dan  al-kitābah diajarkan dalam 

dua kali pertemuan atau empat jam pelajaran.158 Sesuai pernyataan di atas, 

sejalan dengan pernyataan Marjani, seorang guru bahasa Arab yang 

menyatakan bahwa: 

Dalam mengajar bahasa Arab, saya menggunakan pendekatan all in one 
system di mana kami bisa menggunakan berbagai metode pembelajaran 
bahasa Arab agar peserta didik dapat menguasai empat keterampilan 
berbahasa Arab dalam satu kali pertemuan.159 

                                                        

158 Erna, Guru bahasa Arab MTs Ummul Mukminin Makassar, wawancara oleh penulis 
di Makassar, 12 Maret 2020. 
  

159 Marjani, Guru bahasa Arab MTs Ummul Mukminin Makassar, wawancara oleh 
penulis di Makassar, 12 Maret 2020. 
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Berdasarkan kedua pendapat di atas, pendekatan pembelajaran 

bahasa Arab yang dilaksanakan di Madrasah Tsanawiyah Ummul Mukminin 

Makassar adalah pendekatan all in one system (naẓarīyah al-wiḥdah  ) 

dengan mengajarkan empat kemahiran berbahasa dalam dua kali 

pertemuan (empat jam pelajaran).     Hasil 

pengamatan penulis di kelas, guru bahasa Arab tidak konsisten dalam 

menggunakan pendekatan all in one system (naẓarīyah al-wiḥdah  ) yaitu, al-

istimā’, al-hiwār, al-qirā’ah, dan al-kitābah diajarkan dalam alokasi waktu 

yang tersedia yaitu dua kali pertemuan atau empat jam pelajaran. Sesuai 

RPP, setiap materi  al-istimā’, al-hiwār, al-qirā’ah, dan al-kitābah 

mempunyai alokasi waktu sama yaitu 160 menit atau empat jam pelajaran 

(dua pertemuan perpekan). Ternyata hanya materi  al-hiwār, dan al-qirā’ah 

dua kali diajarkan perpekan sedangkan materi al-istimā’, dan al-kitābah 

hanya satu kali. Keadaan ini tidak mendukung proses pembelajaran bahasa 

Arab secara maksimal, sehingga kadang kala guru tidak penyelesaian materi 

pembelajaran bahasa Arab yang mencakup empat keterampilan barbahasa, 

khususnya materi al-istimā’, dan al-kitābah hanya satu kali pertemuan. Hal 

ini dapat dilihat pada tabel tanggapan peserta didik tentang ketuntasan 

materi pembelajaran dalam setiap pertemuan berikut ini: 

 

 

 

Tabel  11 
 

Tanggapan santri tentang ketuntasan materi pada tiap pembelajaran  bahasa  

 

NO.          Kategori Jawaban        Responden         Presentase 

 

1. 

2. 

 

Tuntas 

Kadang-kadang 

 

               13 

               22 

 

37 % 

63 % 
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3. Tidak  pernah 

 

                - 

 Jumlah                35 100 % 
            

 

Melihat table di atas, ada 35 responden menanggapi tentang 

ketuntasan materi pada setiap pembelajaran mata pelajaran bahasa Arab 

dapat dilihat bahwasanya, 13 responden atau 37 % yang menyatakan satu 

pokok pembahasan/materi dapat terselesaikan dalam dua kali pertemuan. 

Sedangkan ada 22 responden atau 63 % menyatakan bahwa satu pokok 

pembahasan/materi kadang-kadang tidak dapat dituntaskan dalam dua kali 

perrtemuan.        

 Dengan demikian, dapat dinyatakan bahwa ketidakkonsistenan guru 

menggunakan alokasi waktu yang ada dalam menyampaikan materi 

pembelajaran bahasa Arab belum dapat dianggap menuntaskan materi 

pembelajaran bahasa Arab sesuai kurikulum 2013 di Madrasah Tsanawiyah 

Ummul Mukminin Makassar. 

b. Media Pembelajaran 

Dalam suatu proses belajar mengajar, dua unsur yang amat penting 

adalah metode mengajar dan media pembelajaran. Kedua aspek ini saling 

berkaitan; pemilihan salah satu metode mengajar tertentu akan 

mempengaruhi jenis media pembelajaran yang sesuai. Meskipun demikian, 

dapat dikatakan bahwa salah satu fungsi media pembelajaran adalah sebagai 

alat bantu mengajar yang turut mempengaruhi iklim, kondisi, dan lingkungan 

belajar yang ditata dan diciptakan oleh pendidik. Proses pembelajaran 

tersebut dapat lebih dinamis dan akan mencapai sasaran yang diinginkan jika 

ditambahkan alat bantu seperti media audio visual, cetak, proyektor, film, dan 

permainan.          Hasil 

temuan  observasi peneliti di MTs Ummul Mukminin Makassar, diketahui 

bahwa MTs Ummul Mukminin Makassar memiliki media pembelajaran seperti 
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laptof, infocus, slide presentasi, dan lain-lain. tetapi hanya digunakan ketika 

menjelaskan makna mufradāt dengan menampilkan gambar-gambar agar 

santri mengetahui makna mufradāt tersebut. Sedangkan materi lain, guru 

menggunakan buku paket, karena materi yang lain sudah ada dalam buku 

tersebut apatalagi buku paket itu dimiliki oleh semua santri.  

Hal ini sesuai dengan keterangan dari guru bahasa Arab MTs Ummul 
Mukminin Makassar yaitu: 

Saya mengajar menggunakan media pembelajaran seperti laptof, infocus, 
slide presentasi, tetapi hanya digunakan ketika menjelaskan makna 
mufradāt dengan menampilkan gambar-gambar agar santri mengetahui 
makna mufradāt tersebut. Sedangkan materi lain,  guru menggunakan 
buku paket, karena materi yang lain sudah ada dalam buku tersebut.  

 

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada table hasil angket berikut ini 

Tabel  12 

Penggunaan media dalam proses pembelajaran bahasa Arab di MTs  

NO.          Kategori Jawaban        Responden         Presentase 

 

1. 

2. 

3. 

 

Menggunakan  

Jarang menggunakan 

Tidak  pernah 

 

 

               9 

               24 

                2 

 

26 % 

68 % 

1 % 

 Jumlah               35 100 % 
 
 
 
 

 

Dari hasil wawancara di atas, 35 responden yang ada, 9 orang atau 26% 

yang menyatakan guru menggunakan media dalam proses pembelajaran, 

sedangkan 24 orang atau 68% menyatakan guru jarang menggunakan media, 

dan 2 orang atau 1% menyatakan tidak menggunakan media dalam proses 

pembelajaran bahasa Arab.     Sesuai dengan hasil 



93 
 

 
 

93 

angket di atas, pengamatan peneliti bahwa Madrasah Tsanawiyah Ummul 

Mukminin Makassar memiliki sarana/prasarana pembelajaran bahasa Arab 

seperti laptof, infocus, slide presentasi, dan lain-lain tetapi masih kurang 

penggunaannya. Adanya penggunaan media dalam proses pembelajaran yang 

masih kurang oleh  guru bahasa Arab, menjadikan pembelajaran bahasa Arab 

di MTs Ummul Mukminin Makassar mengalami kendala dan problem dalam 

proses pelaksanaannya.  Hal ini tentu akan menjadi problem tersendiri, 

bagi guru dan siswa yang belajar bahasa Arab sebab, untuk menerapkan 

metode-metode yang ada, tentu sangat membutuhkan media pembelajaran 

untuk mendapatkan hasil yang maksimal sesuai dengan model metode yang 

digunakan dan siswa yang dibelajarkan. 

D. Solusi Implementasi Pembelajaran bahasa Arab dengan Pendekatan 

Ali in One System di Madrasah Tsanawiyah Pondok Pesantren Putri 

Ummul Mukminin Aisyiyah Makassar 

Mengakomodir beberapa kendala atau permasalahan sebelumnya, 

penulis mencoba menawarkan solusi dalam rangka menyelesaikan atau 

mengurangi kendala atau masalah yang dihadapi oleh peserta didik. Kendala 

yang dimaksud  dalam hal ini, yaitu kendala linguistik dan non linguistik. 

 Menurut penulis, yang dapat menyelesaikan masalah ini adalah guru 

mata pelajaran bahasa Arab didukung oleh pihak sekolah. Guru harus mampu 

memahami dan menguasai kendala atau problematika pembelajaran bahasa 

Arab dengan baik sehingga guru mampu menemukan solusi. Ada beberapa hal 

yang harus dilakukan oleh guru dan pihak sekolah dalam menciptakan 

pembelajaran yang efektif dan efisien: 

1. Guru mata pelajaran bahasa Arab adalah guru profesional yang 

memiliki keahlian di bidang pengajaran bahasa Arab. Seorang pengajar 

yang tidak mempunyai skill yang cukup tentu akan mengalami 

berbagai masalah yang yang serius dalam melaksanakan pembelajaran. 

Skill ini tidak hanya penguasaan terhadap materi tetapi juga 
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kemampuan untuk melaksanakan proses pembelajaran yang baik dan 

benar. Posisi guru dalam pembelajaran bahasa sangatlah menentukan. 

Walaupun prasarana lengkap, metode dan strategi baik, tetapi jika guru 

tidak paham akan pembelajaran bahasa, maka pembelajaran akan 

gagal. 

2. Pihak sekolah harus menyediakan lingkungan bahasa (bi’ah 

lughawiyah/bi'ah ‘Arabiyah) dan guru harus membantu santri dalam 

mempraktikkan bahasa Arab, dengan syarat: (1) Sikap dan apresiasi 

positif terhadap bahasa Arab dari pihak-pihak terkait seperti civitas 

akademika lembaga , mulai dari santri sampai karyawan. (2) Pedoman 

yang jelas mengenai format dan model pengembangan pengembangan 

lingkungan berbahasa Arab. (3) Figur yang mampu berkomunikasi 

dengan bahasa Arab aktif, seperti guru native speaker. (4) Penyediaan 

alokasi dana yang memadai. (5) Dan adanya pengawasan ketat dari 

pihak sekolah kepada santri supaya konsisten berbahasa Arab pada 

hari-hari yang sudah ditentukan. 

3. Guru bahasa Arab harus memperhatikan empat kendala linguistik 

dalam pembelajaran bahasa Arab yang disebutkan dalam tulisan ini 

yaitu problem kosakata, tata bunyi, tata kalimat, dan tulisan. Hal itu 

dapat diatasi dengan memperbanyak latihan pada materi al-istimā’, al-

hiwār, al-qirā’ah,         al-kitābah dan hafalan kosa kata dengan metode 

yang tidak memberatkan para santri. 

4. Dalam materi pola kalimat (tanda i’rab kata dan kedudukannya), 

hendaknya guru bahasa Arab menjelaskan secara berulang-ulang 

dalam memberi contoh. Dalam proses pemberian contoh, guru tidak 

hanya terpaku pada buku paket, tetapi harus mampu 

mengembangkannya sesuai dengan situasi dan kondisi. Di samping itu 

dalam penyajian contoh diajarkan dengan memperbanyak latihan baik 

tulisan maupun lisan dengan memanfaatkan waktu yang ada. 
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5. Guru memberikan latihan-latihan kepada peserta didik di dalam kelas 

baik secara lisan maupun tulisan sehingga mereka terbiasa 

mengucapkan huruf dengan benar dan dapat menulis dengan mudah. 

6. Guru harus menjadi motivator yang menghidupkan bahasa Arab, baik 

di dalam kelas maupun di luar kelas, menumbuhkan motivasi siswa 

untuk belajar, dengan menggali bakat mereka lewat latihan dan belajar 

secara kontinyu dan sungguh-sungguh. 

7. Guru harus menggunakan alokasi waktu pembelajaran bahasa Arab 

secara konsisten untuk tiap materi yaitu al-istimā’, al-hiwār, al-qirā’ah, 

al-kitābah, yaitu dua kali pertemuan dalam satu kelas agar semua 

materi tuntas sesuai tujuan pembelajaran bahasa Arab. 

Guru bahasa Arab seharusnya bertugas menyediakan materi yang 

terdiri dari fakta, konsep dan prinsip tentang wacana dan realitas. Guru 

bahasa Arab mampu mengorganisasikan materi sehingga peserta didik mudah 

dan senang mempelajari bahasa Arab. Pengorganisasian dalam pembelajaran 

sangat mempengaruhi motivasi. Keberhasilan peserta didik tentu berkaitan 

dengan keinginannya yang tinggi untuk mempelajari bahasa Arab dan itu pasti 

karena guru berusaha mengadakan persiapan-persiapan sebelum mengajar. 

Menurut penulis, Guru bahasa Arab harus melakukan beberapa strategi 

untuk menemukan solusi atau upaya dalam mengatasi problem motivasi. Ada 

beberapa strategi yang bisa digunakan oleh guru untuk menumbuhkan 

motivasi belajar siswa, sebagai berikut: 

1. Menjelaskan tujuan belajar ke peserta didik  

Pada permulaan belajar mengajar seharusnya terlebih dahulu seorang 

guru menjelaskan mengenai Tujuan Instruksional Khusus yang akan 

dicapainya kepada siswa. Makin jelas tujuan maka makin besar pula 

motivasi dalam belajar. 

2. Hadiah 

Berikan hadiah untuk siswa yang berprestasi. Hal ini akan memacu 
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semangat mereka untuk bisa belajar lebih giat lagi. Di samping itu, 

siswa yang belum berprestasi akan termotivasi untuk bisa mengejar 

siswa yang berprestasi. 

3. Saingan/kompetisi 

Guru berusaha mengadakan persaingan di antara siswanya untuk 

meningkatkan prestasi belajarnya, berusaha memperbaiki hasil 

prestasi yang telah dicapai sebelumnya. 

4. Pujian 

Sudah sepantasnya siswa yang berprestasi untuk diberikan 

penghargaan atau pujian. Tentunya pujian yang bersifat membangun. 

5. Hukuman 

Hukuman diberikan kepada siswa yang berbuat kesalahan saat proses 

belajar mengajar. Hukuman ini diberikan dengan harapan agar siswa 

tersebut mau merubah diri dan berusaha memacu motivasi belajarnya. 

6. Membangkitkan dorongan kepada anak didik untuk belajar. 

Strateginya adalah dengan memberikan perhatian maksimal ke peserta 

didik. 

7. Membentuk kebiasaan belajar yang baik 

8. Membantu kesulitan belajar anak didik secara individual maupun 

kelompok 

9. Menggunakan metode yang bervariasi, dan 

10. Menggunakan media yang baik dan sesuai dengan tujuan pembelajaran 

Adapun solusi yang harus diupayakan baik oleh oleh guru bahasa Arab 

dan santri dalam mengatasi problem tata bahasa Arab (qawa‘id) yaitu: 

1. Untuk Santri: 

a. Hendaknya ketika guru menjelaskan materi, perhatian harus difokuskan 

supaya materi dipahami. 
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b. Wajib memiliki buku paket dan membawanya setiap menerima materi 

dari guru bahasa Arab di dalam proses pembelajaran di dalam kelas. 

c. Bertanya kepada teman yang pandai tata bahasa (qawa’id) atau guru 

bahasa Arab 

2. Untuk guru bahasa Arab 

a. Memberi perhatian lebih kepada santri yang belum paham tata bahasa 

(qawa’id) 

b. Tidak bosan-bosan mengulangi penjelasan jika siswa belum paham 

materi dan memberi kesempatan bertanya, serta memperbanyak latihan, 

baik itu lisan maupun tulisan tentang materi pola kalimat dalam tata 

bahasa Arab. 

c. Dalam proses pemberian contoh, guru tidak hanya terpaku pada buku 

paket, tetapi harus mampu mengembangkannya sesuai dengan situasi 

dan kondisi. 

d. Selalu memberi motivasi bahwa belajar bahasa Arab itu mudah dan 

penting, karena bahasa Arab adalah kunci mempelajari ilmu agama Islam. 

 

Dari uraian diatas, penulis berpendapat bahwa upaya yang dilakukan 

guru bahasa Arab dalam mengatasi problem tata bahasa Arab adalah guru 

seharusnya memberi perhatian lebih kepada santri yang belum paham tata 

bahasa (qawa’id). Kemudian dalam penyajian, tidak bosan-bosan memberikan 

contoh dengan berulang-ulang serta selalu memperbanyak latihan baik tulisan 

maupun lisan dengan cara tidak membebani peserta didik dalam membuat 

dan menentukan struktur kata, terutama jabatan kata dalam kalimat serta 

penekanan kepada peserta didik untuk menghafal mufradāt. Di samping itu, 

guru selalu memberi motivasi kepada peserta didik bahwa belajar bahasa 

Arab itu mudah dan penting, karena bahasa Arab adalah kunci mempelajari 

ilmu agama Islam.    Berdasarkan informasi dari salah 
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seorang informan mengatakan bahwa upaya-upaya yang harus dilakukan guru 

bahasa Arab adalah: 

1. Guru harus mampu menguasai beberapa metode pembelajaran bahasa 

Arab dan mampu mengkombinasikan dan mengembangkannya dalam 

setiap materi pelajaran bahasa Arab. 

2. Alokasi waktu pembelajaran bahasa Arab harus dilaksanakan secara 

konsisten, yaitu setiap materi disajikan dua kali pertemuan dalam satu 

kelas perpekan dan memperbanyak latihan, baik lisan maupun tulisan. 

3. Guru harus selalu memberi motivasi kepada peserta didik bahwa 

belajar bahasa Arab itu mudah dan penting, sehingga  mampu 

menghidupkan lingkungan berbahasa Arab, baik di dalam kelas 

maupun diluar kelas.160 

     

Untuk mengatasi problematika pembelajaran bahasa Arab disebabkan 

oleh pendidik, maka  penulis menawarkan solusi atas problematika tersebut 

adalah: 

a. Menetapkan tujuan yang jelas untuk setiap materi pembelajaran bahasa 

Arab dengan pendekatan all in one system sehingga dapat memilih metode 

dan media pembelajaranyang cocok dan bekerja untuk memenuhi tujuan 

tertentu dalam setiap mengajar. 

 

b. Guru diharapkan duduk bersama sebelum pembelajaran dilakukukan. 

Kegiatan ini bertujuan untuk membangun keseragaman materi ajar bahasa 

Arab, merumuskan rencana pembelajaran dan mencari solusi atas setiap 

permasalahan yang dihadapi dalam pembelajaran bahasa Arab. 

                                                        

160 Isriani Djamaluddin, Kepala Sekolah MTs Ummul Mukminin, wawancara oleh 
penulis di Makassar, 17 September 2024. 
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c. Konsisten penggunaan alokasi waktu untuk tiap materi pembelajaran 

bahasa arab. 

d. Guru mata pelajaran bahasa Arab adalah guru profesional yang memiliki 

keahlian di bidang pengajaran bahasa Arab. Oleh karena itu, guru 

seharusnya melanjutkan studi ke jenjang yang lebih tinggi di Pasca Sarjana 

(S2). 

e. Guru seharusnya mengikuti pelatihan-pelatihan bahasa Arab untuk 

meningkat keterampilan metodologis (teoritis dan praktis) dalam 

pembelajaran bahasa Arab. Dengan mengikuti pelatihan-pelatihan bahasa 

Arab, diharapkan guru dapat manfaat yaitu untuk:  

1) Menumbuhkan dan meningkatkan keterampilan berbahasa yaitu al-

istimā’, al-kalām, al-qirā’ah, al-kitābah, khususnya keterampilan 

berbicara guru bahasa Arab baik di dalam maupun di luar kelas. 

2) Menguasai  berbagai  metode  pembelajaran  bahasa  Arab  yang  tepat  

bagi peserta didik. 

3) Membekali  guru  bahasa  Arab  dengan   kemampuan   menggunakan  

media pembelajaran secara optimal, baik audio maupun visual. 

4) Membekali guru bahasa Arab dengan ilmu pendidikan dan ilmu jiwa 

agar dapat diterapkan dalam proses pembelajaran bahasa Arab.  

2. Peserta didik 

Adapun Solusi atas problematika yang disebabkan oleh siswa adalah: 

a. Pada permulaan belajar mengajar seharusnya terlebih dahulu seorang 

guru menjelaskan mengenai Tujuan Instruksional Khusus yang akan 

dicapainya kepada peserta didik. Makin jelas tujuan maka makin besar 

pula motivasi dalam belajar. 

b. Menggunakan metode pembelajaran yang menarik dan bervariasi untuk 

meminimalisir kesan sulit terhadap bahasa Arab. 
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c. Sudah sepantasnya siswa yang berprestasi untuk diberikan penghargaan 

atau pujian. Tentunya pujian yang bersifat membangun. 

d. Hukuman diberikan kepada peserta didik yang berbuat kesalahan saat 

proses belajar mengajar. Hukuman ini diberikan dengan harapan agar 

siswa tersebut mau merubah diri dan berusaha memacu motivasi 

belajarnya. 

e. Menghargai setiap peserta didik dan memperlakukan mereka dengan baik, 

sehingga tidak ada gap antara guru dengan peserta didik. 

f. Menumbuhkan motivasi  peserta didik untuk belajar, dengan menggali 

bakat mereka lewat latihan dan belajar secara kontinyu dan sungguh-

sungguh. 

g. Tidak melangkah pada pembahasan lain sebelum benar-benar yakin 

peserta didik memahami materi yang diberikan 

h. Menciptakan lingkungan bahasa Arab bagi peserta didik, baik di dalam 

kelas dalam setiap pertemuan bahasa Arab maupun di luar kelas. 

3.   Media pembelajaran 
 

Solusi atas problematika yang dihadapi oleh guru dan santri 

disebabkan oleh media pembelajaran adalah  

a. Guru harus konsisten untuk menggunakan media pembelajaran yang 

dibutuhkan dalam setiap materi pembelajaran bahasa Arab untuk 

menerapkan metode-metode yang ada, untuk mendapatkan hasil yang 

maksimal sesuai dengan model metode yang digunakan. 

b. Memberikan bimbingan dan pelatihan kepada guru tentang media 

pembelajaran yang cocok dan sesuai dengan metode pembelajaran yang 

digunakan, sekaligus dilatih menggunakan alat-alat/media 

pembelajaran ketika mengajar di kelas ataupun di laboratorium bahasa 

Arab nantinya. 
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c. Melengkapi fasilitas perpustakaan terutama buku-buku bahasa Arab, 

baik buku ajar maupun buku bacaan penunjang. 
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BAB V  

PENUTUP 

A. Kesimpulan  

Berdasarakan uraian pada hasil penelitian tentang penerapan 

metode qirā’ah dalam pembelajaran bahasa Arab pada MTs Guppi, dapat 

diambil kesimpulan sebagai berikut: 

1. Penerapan all in one system (naẓarīyah al-wiḥdah  )  sangat penting  

dalam pembelajaran bahasa Arab memiliki banyak manfaat, namun 

menghadapi berbagai tantangan dengan perencanaan yang matang, 

pelaksanaan yang efektif, dan evaluasi yang berkelanjutan, pendekatan 

ini dapat menjadi sarana yang efektif untuk meningkatkan kemampuan 

keterampilan berbahasa dan pemahaman bahasa Arab untuk siswa 

2. Kendala  pembelajaran bahasa Arab dengan pendekatan all in one 

system yang dihadapi santri Madrasah Tsanawiyah Ummul 

Mukminin Makassar adalah kendala linguistik dan non linguistik. 

Kendala dari aspek linguistik meliputi kesulitan menghafal kosa 

kata, kesulitan fonologi bahasa Arab yaitu melafadzkan dalam 

membedakan makhraj huruf-huruf hijaiyyah dengan baik dan benar, 

kesulitan memahami pola kalimat dalam tata bahasa Arab (qawā’id), 

dan kesulitan menulis bahasa Arab. Sedangkan kendala dari aspek 

non linguistik meliputi rendahnya motivasi, bakat, dan perhatian 

siswa kepada bahasa Arab, lingkungan berbahasa Arab kurang 

mendukung dalam pengembangan bahasa Arab, dan penggunaan 

alokasi waktu untuk tiap materi pelajaran bahasa Arab tidak 

konsisten sesuai tujuan pembelajaran bahasa Arab dengan 

pendekatan all in one system. 

3. Solusi menghadapi tantangan dalam penerapan pendekatan all in 

one system ialah fokus pada pemberian motivasi dan pemahaman siswa, 
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variasikan materi, menggunakan media pembelajaran yang konsisten dan 

menarik, mpenggunaan alokasi waktu yang konsisten, berikan umpan 

balik yang kontruktif serta buat suasana belajar yang menyenangkan. 

B. Implikasi Penelitian 

IDalam upaya mengoptimalkan  efektifitas pembelajaran bahasa Arab 

dengan pendekatan all in one system di MTs Ummul Mukminin Makassar, 

maka disarankan: 

1. Kepada guru di awal pertemuan menetapkan tujuan yang jelas untuk 

setiap materi pembelajaran bahasa Arab dengan pendekatan all in one 

system sehingga dapat memilih metode dan media pembelajaran yang 

cocok dan bekerja untuk memenuhi tujuan tertentu dalam setiap 

mengajar. 

2. Kepada guru harus konsisten untuk menggunakan media pembelajaran 

yang dibutuhkan dalam setiap materi pembelajaran bahasa Arab untuk 

menerapkan metode-metode yang ada, untuk mendapatkan hasil yang 

maksimal sesuai dengan model metode yang digunakan. 

3. Kepada  guru hendaknya membekali dirinya dengan materi bahasa 

Arab dan memotivasi para siswa untuk mempelajarinya, kemudian 

memberikan solusi atas setiap masalah yang dihadapinya serta 

menanamkan rasa cinta dan perhatian kepada bahasa Arab. 

4. Kepada Ketua Asyiyah Wilayah Sulawesi Selatan sebagai Pembina/ 

Kepala Madrasah Tsanawiyah Ummul Mukminin Makassar, untuk 

meningkatkan kualitas ilmu yang dimiliki guru, utamanya dalam 

peningkatan metodologi pembelajaran bahasa Arab dengan 

pendekatan all in one system hendaknya guru bahasa Arab selalu 

diikutsertakan pelatihan-pelatihan bahasa Arab. 

5. Kepada Madrasah Tsanawiyah Ummul Mukminin Makassar hendaknya 

menginstruksikan penggunakan laboratorium bahasa Arab untuk 
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tingkat Madrasah Tsanawiyah Ummul Mukminin kepada guru bahasa 

Arab untuk menunjang pembelajaran yang menarik dan 

menyenangkan sehingga tujuan pembelajaran dapat tercapai sesuai 

dengan yang diharapkan. 
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