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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN 

A. Transliterasi Arab-Latin 

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin 

dapat dilihat pada tabel berikut: 

1. Konsonan 

Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama 

 Alif Tidak dilambangkan Tidak dilambangkan ا

 Ba B Be ب

 Ta T Te ت

 ṡa ṡ es (dengan titik di atas) ث

 Jim J Je ج

 ḥa ḥ ha (dengan titik di bawah) ح

 Kha Kh ka dan ha خ

 Dal D De د

 Żal Ż zet (dengan titik di atas) ذ

 Ra R Er ر

 Zai Z Zet ز

 Sin S Es س

 Syin Sy es dan ye ش

 ṣad ṣ es (dengan titik di bawah) ص

 ḍad ḍ de (dengan titik di bawah) ض

 ṭa ṭ te (dengan titik di bawah) ط

 ẓa ẓ ظ
zet (dengan titik di 

bawah) 

 ain ‘ apostrof terbalik‘ ع
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 Gain G Ge غ

 Fa F Ef ف

 Qaf Q Qi ق

 Kaf K Ka ك

 Lam L El ل

 Mim M Em م

 Nun N En ن 

 Wau W We و

 Ha H Ha ه

 Hamzah ʼ Apostrof ء

 Ya Y Ye ى

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

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

tanda (‘). 

2. Vokal 

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal 

tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. 

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau 

harakat, transliterasinya sebagai berikut: 

Tanda Nama Huruf Latin Nama 

 fatḥah A A ا َ

 Kasrah I I ا َ

 ḍammah U U ا َ

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara 

harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu: 
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Tanda Nama Huruf Latin Nama 

 fatḥah dan yā’ Ai a dan i ىي

 fatḥah dan wau Au a dan u ىو

Contoh: 

 kaifa :كَيْفَ 

هَوْلَ   : haula 

3. Maddah 

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakatdan huruf, 

transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu: 

Harakat dan Huruf Nama Huruf dan Tanda Nama 

 fatḥah dan alif ...  ا َ | ... يَ 

atau yā’ 
Ā a dan garis di 

atas 

 kasrah dan yā’ Ī i dan garis di ى ي

atas 

 dammah dan ى وَ

wau 

Ū u dan garis di 

atas 

Contoh: 

ََمَاتَ   : māta 

رَمَىَ  : ramā 

قِيْلَ َََ : qīla 

 yamūtu : يََوُْتُ 

4. Tā’ marbūṭah 

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

hidup atau mendapat harakat fatḥah, kasrah,dan ḍammah, transliterasinya 
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adalah (t).ََSedangkan tā’ marbūṭah yang mati atau mendapat harakat sukun, 

transliterasinya adalah (h). 

Kalau pada kata yang berakhir dengan tā’ marbūṭahdiikuti oleh kata 

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

maka tā’ marbūṭah itu ditransliterasikan dengan ha (h). 

Contoh: 

 rauḍah al-aṭfāl  :  رَوْضَةُ لَْْطْفَالِ 

 al-madīnah al-fāḍilah :  الَْمَدِيْ نَةُ الْفَاضِلَةُ 

لِْْكْمَةُ ا َ   : al-ḥikmah 

5. Syaddah (Tasydīd) 

Syaddah atau tasydīd yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan 

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

perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah. 

Contoh: 

 rabbanā :  رَبَّناَ 

 najjainā : نَجِيْناَ 

 al-ḥaqq : اَلَْْق  

 nu’’ima :  نُ عجِمَ 

 aduwwun‘ :عَدُو  

Jika huruf  ى ber-tasydid diakhir sebuah kata dan didahului oleh huruf 

kasrah ( ىج) maka ia ditransliterasi seperti huruf maddah menjadi ī. 

Contoh: 

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

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

6. Kata Sandang 
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Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ال 

(alif lam ma‘arifah). Pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi 

seperti biasa, al-, baik ketika iadiikuti oleh huruf syamsiyah maupun huruf 

qamariyah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang 

mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan 

dihubungkan dengan garis mendatar (-). 

Contoh: 

لشَّمْسُ ا َ  : al-syamsu (bukan asy-syamsu) 

 al-zalzalah (bukan az-zalzalah) : الََزَّلْزلََةُ 

 al-falsafah : الَْفَلْسَفَةُ 

 al-bilādu :  الَْبِلَادُ 

7. Hamzah 

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (’) hanya berlaku 

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

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

berupa alif. 

Contoh: 

 ta’murūna : تََْمُرُوْنَ 

 ‘al-nau : الَْن َّوْعُ 

 syai’un : شَيْء  

 umirtu : أمِرْتُ 

8. Penulisan Kata Arab yang lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia 

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah 

atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah 

atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan 

bahasa Indonesia, atau sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, atau 

lazim digunakan dalam duniaakademik tertentu, tidak lagi ditulis menurut 

cara transliterasi diatas. Misalnya, kata al-Qur’an (dari al-Qur’ān), 
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alhamdulillah, dan munaqasyah. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi 

bagian darisatu rangkaian teks Arab, maka harus ditransliterasi secara utuh. 

Contoh: 

Fī Ẓilāl al-Qur’ān 

Al-Sunnah qabl al-tadwīn 

9. Lafẓ al-Jalālah (الله) 

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

lainnya atau berkedudukan sebagai muḍāf ilaih (frasanominal), 

ditransliterasi tanpa huruf hamzah. 

Contoh: 

َالل َ ين   billāh  با لل َ  dīnullāh  د 

Adapun tā’ marbūṭah di akhir kata yang disandarkan kepada Lafẓ al-

Jalālah, ditransliterasi dengan huruf [t]. 

Contoh: 

 hum fī raḥmatillāh هُمْ فِْ رحَمةِ اللِ 

10.   Huruf Kapital 

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

dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang 

penggunaan huruf kapital berdasarkan pedomanejaan Bahasa Indonesia 

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

huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada 

permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka 

yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan 

huruf awal katasandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A 

dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan yang 

sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh 

kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teksmaupun dalam catatan 

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

Wa mā Muḥammadun illā rasūl 
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Inna awwala baitin wuḍi‘a linnāsi lallażī bi Bakkatamubārakan 

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

Naṣīr al-Dīn al-Ṭūsī 

Abū Naṣr al-Farābī 

Al-Gazālī 

Al-Munqiż min al-Ḍalāl 

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

Abū (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, makakedua nama terakhir 

itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar 

referensi. Contoh: 

 

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

WalīdMuḥammad (bukan: Rusyd, Abū al-Walīd Muḥammad 

Ibnu) 

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

Zaīd, Naṣr ḤāmidAbū) 

B. Daftar Singkatan 

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah: 

swt.     = subḥānahū wa ta‘ālā 

saw. = ṣallallāhu ‘alaihi wa sallam 

a.s. = ‘alaihi al-salām 

H = Hijrah 

M = Masehi 

SM = Sebelum Masehi 

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

w. = Wafat tahun 

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

HR = Hadis Riwayat 

SPSS = Statistical Product and Service Solution 

MTs  = Madrasah Tsanawiyah
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ABSTRAK 
 

Nama : Uci Rahmawati 
NIM : 80400222033 
Judul :  Penerapan Metode Qirā’ah Dalam Pembelajaran Bahasa Arab 

Pada Siswa Kelas VIII MTs Guppi Samata Gowa  

 Tesis ini membahas tentang penerapan metode qirā’ah dalam 
pembelajaran bahasa Arab di MTS Guppi Samata. Penelitian ini bertujuan 
untuk: 1) Menganalisis penerapan metode qirā’ah pada pembelajaran bahasa 
Arab di MTs Guppi Samata. 2) Menganalisis faktor penghambat penerapan 
metode qirā’ah pada pembelajaran bahasa arab di MTs Guppi Samata, 3) 
Merumuskan solusi penerapan metode qirā’ah pada pembelajaran bahasa 
Arab di MTs Guppi Samata. 

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (field research) dengan 
pendekatan kualitatif serta sumber datanya yaitu guru dan siswa. Proses 
pengumpulan data menggunakan data lapangan dengan cara observasi, 
wawancara, dan dokumentasi, kemudian dianalisis dengan menggunakan 
metode reduksi data, penyajian data, dan menarik kesimpulan. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Penerapan metode qirā’ah 
pada pembelajaran bahasa Arab di MTs Guppi Samata secara umum sudah 
baik, dimana pendidik menggunakan pendekatan saintifik agar siswa dapat 
membaca teks bahasa Arab tersebut. (2) Faktor penghambat penerapan 
metode qirā’ah adalah faktor fisiologis penghambatnya yaitu kesehatan fisik, 
ialah ketika tubuh tidak sehat maka konsetrasi siswa menurun, faktor 
intelektual penghambatnya ialah faktor bawaan dan faktor lingkungan, faktor 
lingkungan penghambatnya meliputi lingkungan sekolah seperti lingkungan 
fisik meliputi suasana dan prasarana sekolah termasuk sumber belajar dan 
sarana media pembelajaran, faktor psikologis penghambatnya seperti 
motivasi, minat dan kematangan sosio dan emosi siswa yang berbeda. (3) 
Solusi yang dapat dilakukan oleh guru dan siswa dalam mengatasi faktor 
fisiologis yaitu fokus pada pemahaman siswa, cara mengatasi faktor 
intelektual ialah dengan variasikan materi, adapun mengatasi faktor 
lingkungan belajar ialah dengan memberikan interaksi yang kontruktif serta 
membuat suasana belajar yang menyenangkan, sedangkan faktor psikologis 
diatasi dengan menggunakan media pembelajaran yang menarik. Maka 
dengan keterlibatan siswa dapat mendorong partisipasi aktif siswa melalui 
diskusi serta memberikan perhatian individual. 

Implikasi dari penelitian ini yaitu para guru bahasa Arab lebih 
mempersiapkan penggunaan metode qirā’ah serta sarana dan prasarana 
dalam pembelajaran bahasa Arab agar siswa lebih mudah membaca buku 
bacaan yang berbahasa Arab dengan baik dan benar, serta dapat 
memahaminya.
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 البحث  مخلص

 
ي   : اسم الباحثة  

ي رحموات 
   أوش 

 80400222033 : التسجيل رقم 
ت : العنوان  ي 

 
ف القراءة  طريقة  ل  دريستطبيق  العربية   تلاميذ اللغة 

الثامن   ي  الصف 
 
ي  مدرسة  ف الثانوية   (GUPPI) غوت 

  وا و بسماتا، غ
 

ي    الرسالةهذه   
ف  القراءة  تطبيق طريقة  العربية   تدريستناقش  اللغة 

ي مدرسة  
ي  ف  الدراسة إلى الثانوية  (GUPPI)غوب  تحليل  (  1  :بسماتا. تهدف هذه 

ي  
ي مدرسة    تدريستطبيق طريقة القراءة ف 

ي  اللغة العربية ف   الثانوية  (GUPPI)غوب 
العوامل  (  2  .بسماتا لتحليل  ي  المعيقة 

ف  القراءة  طريقة  اللغة    تدريستطبيق 
مدرسة   ي 

ف  ي  العربية  لتطبيق  (  3  .بسماتا الثانوية   (GUPPI)غوب  حلول  صياغة 
ي  
ف  القراءة  مدرسة    تدريسطريقة  ي 

ف  العربية  ي  اللغة   الثانوية   (GUPPI)غوب 
     .بسماتا

الدراسة  تندرج   ي تحت  هذه 
ميداب  على  (Field Research) بحث  معتمدة 

،    مدخل . تم جمع البيانات  تلاميذ  والي   المعلم  وتتكون مصدر البيانات مننوعي

والمقابل الملاحظة،  خلال  ثم  ةمن  والتوثيق.  البيانات  ي،  تحليل  خلالتم    من 
 .    الاستنتاجو تقليل البيانات، وعرض البيانات، 

ي  (  1)  :ما يلىي   تبي     نتائج البحث
ي    تدريستطبيق طريقة القراءة ف 

اللغة العربية ف 
ي  مدرسة   يستخدم   الثانوية   (GUPPI)غوب  ا، حيث 

ً
جيد عام كان  بشكل  بسماتا 

لتمكي      المدرسون العلمي  العربية  التلاميذ المنهج  باللغة  النصوص  قراءة    .من 
القراءة(  2) طريقة  لتطبيق  المعيقة  الحالة  م  جسميةعوامل  هي    العوامل  ثل 

تركي      ،الصحية ينخفض  جيدة  غي   الجسم  صحة  تكون  التلاميذ، فعندما 
و فكرية  عوامل  و  الوراثية  العوامل  البيئالوتشمل  و عوامل  بيئية ية،    عوامل 
ي  من  تشمل بيئة المدرسة مثل البيئة المادية  و 

الأجواء والمرافق المدرسية، بما ف 
مثل الدافعية، والاهتمام،    عوامل نفسية، و ذلك مصادر التعلم ووسائل التعليم

المختلف  ياتومستو  ي 
والعاطف  الاجتماعي  )لدى    ةالنضج  الحلول  (  3التلاميذ. 

هوََ الفسيولوجيةَ العواملَ علىَ للتغلبَ والطلابَ المعلمونَ يتخذهَ أنَ يمكنَ الذيَ

تنويعََ هيَ الفكريةَ العواملَ علىَ للتغلبَ والطريقةَ الطلاب،َ فهمَ علىَ التركيزَ

وخلقََ بناءةَ تفاعلاتَ توفيرَ هوَ للتعلمَ البيئيةَ العواملَ علىَ التغلبَ بينماَ المادة،َ

النفسيةَمنَخلالََ العواملَ التغلبَعلىَ يتمَ الجوي،َفيَحينَ الغلافَ ممتع.َ تعلمَ
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استخدامَوسائلَتعليميةَمثيرةَللاهتمام.َلذا،َفإنَمشاركةَالطلابَيمكنَأنَتشجعََ

 المشاركةَالطلابيةَالنشطةَمنَخلالَالمناقشاتَوتوفيرَالاهتمامَالفردي.
تبة المير البحل  الآثار  على  ث،  هذا  ي 

يركزوا   مدرسي ينبغ  أن  العربية  اللغة 
بشكل أكي  على إعداد واستخدام طريقة القراءة، بالإضافة إلى تحسي   الوسائل 
قراءة  تسهيل  إلى  ذلك  يهدف  العربية.  اللغة  تدريس  ي 

ف  التعليمية  والمرافق 
للكتب والنصوص العربية بشكل صحيح وسليم، وتمكينهم من فهمها    التلاميذ 

    .أفضل شكلب
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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 Untuk 

belajar bahasa Arab, maka harus bisa qirā’ah. Qirā’ah yaitu salah satu hal 

terpenting yang dapat dicapai siswa sehingga siswa yang senang membaca 

akan menjadi lebih mahir dalam pengetahuannya.3  

Menurut Tarigan dalam Nuha bahwa membaca adalah proses yang 

dilakukan serta digunakan oleh pembaca untuk memperoleh pesan yang 

hendak disampaikan oleh peneliti melalui media kata-kata atau bahasa tulis.4 

Sebagian siswa memiliki latar belakang kemahiran membaca tulisan latin 

 
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. 

3Hidayatul Khoiriyah, ‘Metode Qirā’ah Dalam Pembelajaran Keterampilan Reseptif 
Berbahasa Arab Untuk Pendidikan Tingkat Menengah’, Lisanuna, 10.1 (2020), h. 32–44.  

4 Ulin Nuha, Ragam Metodologi & Media Pembelajaran Bahasa Arab (Yogyakarta: 
DIVA Press, 2016), h. 100. 
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sedangkan kemahiran membaca tulisan bahasa Arab merupakan suatu 

masalah, sebab alfabet Arab berbeda dengan alfabet latin. 

Pokok bahasan dalam penelitian ini ditujukan pada pembelajaran 

bahasa Arab. Pembelajaran yaitu proses interaksi yang dilakukan guru dan 

siswa dalam lingkungan pendidikan formal maupun non formal serta 

mengaplikasikan pada berbagai macam metode dan strategi pembelajaran. 

Metode yaitu cara atau jalan yang harus dilalui untuk mencapai tujuan. 

Sedangkan Strategi pembelajaran bahasa adalah tindakan melaksanakan 

rencana dengan menggunakan beberapa variabel seperti tujuan, bahan, 

metode, dan alat, serta evaluasi agar mencapai tujuan yang telah ditetapkan. 

Metode qirā’ah adalah penguasaan bahasa asing dengan mengawalinya 

dari penguasaan unsur bahasa yang terkecil, yaitu kosakata, yang didahului 

oleh latihan pengucapan yang benar, lalu pemahaman.5 Sehingga dengan 

penguasaan mufradat ini awal dari pemahaman bagi siswa dalam tingkat 

pemula. 

Menurut Aziz Fakhrurrozi dan Erta Mahyudin mengemukakan bahwa: 

Tujuan dari diterapkannya metode qirā’ah dalam pembelajaran bahasa Arab 

sebagai bahasa kedua atau bahasa asing ialah supaya yang mempelajarinya 

mempunyai kemampuan qirā’ah bahasa Arab dengan kecepatan yang relatif 

dan bisa menikmati apa yang mereka baca sehingga mereka mampu 

menghasilkan kalimat-kalimat yang benar ketika menulis dan bisa 

melafalkannya dengan tepat ketika berbicara.6 Metode qirā’ah 

diperuntukkan untuk madrasah-madrasah yang bertujuan untuk 

mengajarkan serta memberikan pengetahuan dan kemampuan membaca 

dalam bahasa asing, mengingat qirā’ah dapat dijadikan komunikasi antara 

pembaca dan dengan bahan bacaan. 

 

5 Acep Hermawan, Metodologi Pembelajaran Bahasa Arab (Bandung: PT Remaja 
Rosdakarya, 2013), h. 194. 

6 Erta Fakhrurrozi, Aziz dan Mahyudin, Pembelajaran Bahasa Arab (Jakarta: 
Direktorat Jendral Pendidikan Islam Kementrian Agama, 2012), h. 83. 
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Metode qirā’ah merupakan metode yang tak kalah pentingnya 

dibandingkan dengan metode lainnya. Dalam pembelajaran bahasa Arab, 

siswa memiliki banyak keterbatasan baik dari sisi waktu berlatih, dan 

kurangnya sarana yang dibutuhkan. Mempelajari bahasa, metode dan teknik 

mempunyai hubungan yang erat sekali dengan tujuan pengajaran bahasa. 

Oleh karena itu tujuan pengajaran suatu bahasa haruslah dirumuskan 

sedemikian rupa agar arah yang akan dituju tepat mengenai sasaran, yakni 

agar siswa dapat menguasai bahasa Arab sebagaimana mendekati kefasihan 

penutur aslinya atau paling tidak mendekati keadaan itu.7 

Di Indonesia, metode qirā’ah biasa digunakan untuk mengajarkan 

bahasa Arab. Metode ini berfokus pada pengajaran bahasa Arab sebagai 

bahasa kedua atau bahasa asing. Qirā’ah dimulai dari elemen-elemen terkecil 

dari bahasa tersebut, seperti kosakata dan pengucapan, sebelum beralih ke 

pemahaman.8 Termasuk keterampilan membaca yang terjadi pada MTs 

Guppi Samata, hal ini terkait dengan proses pembelajaran di kelas. 

Jurnal penelitian oleh muhammad singgih dengan judul penerapan 

metode al-qirā’ah untuk meningkatkan pemahaman membaca pada pelajaran 

bahasa Arab di SMP. Adapun tujuannya ialah untuk mengetahui pengaruh 

metode al-qirā’ah terhadap pemahaman membaca pada pelajaran bahasa 

Arab siswi kelas VII A Hafsoh SMP Qur’an Darul Fattah. Serta di sekolah 

tersebut sudah dikatakan sekolah unggulan berbasis pesantren. Tetapi ketika 

seorang peneliti turun ke lapangan dengan menggunakan penelitian tindakan 

kelas terlihat bahwa tiap siklus yang telah ia rancang berhasil. Sedangkan 

perbedaan dengan peneliti ialah dalam pembelajaran bahasa Arab. Ketika 

guru sedang menggunakan metode tersebut terdapat masalah saat proses 

pembelajaran berlangsung. 

 

7 Anwar Abd. Rahman, ‘Pengajaran Bahasa Arab dengan Metode Eklektik’, Jurnal  
Adabiyah, Vol. 11 Nomor 1 (2011), h. 65. 

8 Hermawan, Metodologi Pembelajaran Bahasa Arab, 2013, h. 194. 
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Penelitian oleh muhammad syahidin dengan judul penerapan metode 

qirā’ah dalam meningkatkan keterampilan membaca al-qur’an pada santri di 

taman pendidikan al-qur’an al-ikhlas kel. Sulobulo, ke. Wara utara, kota 

palopo. Tujuannya yaitu untuk pengembangan keterampilan membaca al-

qur’an dengan menggunakan metode CBSA (Cara Belajar Siswa Aktif). 

Sedangkan perbedaan dengan peneliti yaitu dalam pembelajaran bahasa 

Arab. Ketika guru sedang menggunakan metode tersebut terdapat masalah 

saat proses pembelajaran berlangsung. 

Berdasarkan hasil wawancara awal yang telah peneliti lakukan di MTs 

Guppi Samata, Kab. Gowa, dalam pembelajaran bahasa Arab ditemukan 

banyak siswa yang mengalami kesulitan dalam qirā’ah teks bahasa Arab 

sehingga guru memilih untuk menggunakan metode qirā’ah agar siswa dapat 

memahami bacaan itu sendiri, baik dari segi strukturalnya maupun 

pemaknaannya siswa diharapkan dapat terampil dalam qirā’ah huruf Arab 

dengan fasih, lancar, benar, faham dan memahami apa yang dibaca serta 

dapat meningkatkan prestasi belajar siswa dalam proses belajar mengajar. Di 

MTs Guppi, qirā’ah bahasa Arab merupakan masalah pokok yang harus 

diatasi secara intensif agar siswa bisa qirā’ah dan memahami bahasa Arab. 

Masalah yang dihadapi siswa dipengaruhi oleh minimnya pengetahuan 

bahasa Arab dikalangan siswa itu sendiri, hal ini disebabkan karena 

kebanyakan siswa mengenal bahasa Arab hanya di madrasah saja. Selain itu, 

siswa berpandangan bahwa pelajaran bahasa Arab merupakan pelajaran 

yang sangat sulit dipelajari, maka peran guru dalam menggunakan metode 

pembelajaran sangat berpengaruh dalam motivasi siswa. Pada mata 

pelajaran bahasa Arab mereka mendapatkan prestasi yang rendah berbeda 

dengan mata pelajaran yang lainnya, hal ini disebabkan metode yang 

digunakan saat ini kurang diminati oleh siswa. Terdapat keunikan dari 

penerapan tersebut mempunyai problem ketika guru tersebut telah 

menerapkan metode Qirā’ah tetapi mengapa siswanya masih sulit dalam 

Qirā’ah. Kemudian di madrasah tersebut terdapat siswa yang berbagai latar 
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belakang berbeda yang membuat proses pembelajaran mendapat kendala 

saat guru melaksanakan rancangan yang telah dibuat. Maka pentingnya 

penerapan ini dilakukan agar siswa tersebut lebih mudah dalam Qirā’ah saat 

guru tersebut memerintahkan untuk diulang kembali yang telah dijelaskan.9 

Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk mengangkat judul “Penerapan 

Metode Qirā’ah dalam Pembelajaran Bahasa Arab pada Siswa MTs Guppi 

Samata” dengan alasan sebagai berikut: Tertarik untuk mengetahui sejauh 

mana metode qirā’ah dapat diterapkan dalam pembelajaran bahasa Arab, 

terutama dalam menanggulangi permasalahan siswa dalam qirā’ah bahasa 

Arab di MTs Guppi Samata. 

B. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus 

1. Fokus Penelitian 

Adapun fokus penelitian ini diarahkan pada proses pembelajaran 

dengan menggunakan metode qirā’ah dalam pembelajaran bahasa Arab. 

Adapun aspek yang menjadi fokus penelitian ini adalah: 

 

Fokus Penelitian Deskripsi Fokus 

1. Penerapan metode qirā’ah dalam pembelajaran bahasa Arab 

pada siswa kelas VIII MTs Guppi Samata 
- Persiapan 

Pembelajaran 

- Pelaksanaan 

Pembelajaran 

- Evaluasi 

Pembelajaran 
 

2. Faktor penghambat penerapan metode qirā’ah dalam 

pembelajaran bahasa Arab siswa kelas VIII MTs Guppi 

Samata 

Faktor penghambat 

Siswa: 

- Faktor Fisiologis 

 

9 Sri Hendrayani, Guru Bahasa Arab di MTs Guppi Samata, Wawancara, Samata 30 
April 2023. 
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Fokus Penelitian Deskripsi Fokus 

- Faktor Intelektual 

- Faktor Lingkungan 

- Faktor Psikologis 

3. Solusi mengatasi penghambat dalam pembelajaran bahasa 

Arab 

- Faktor Fisiologis 

- Faktor Intelektual  

- Faktor Lingkungan 

- Faktor Psikologis 

 

2. Deskripsi Fokus 

Berlandaskan fokus penelitian dalam penelitian ini, maka yang menjadi 

deskripsi fokus adalah: 

a. Penerapan metode qirāʻah dalam pembelajaran bahasa Arab 

Adapun deskripsi fokusnya terdapat 3 yaitu persiapan pembelajaran, 

pelaksanaan pembelajaran dan evaluasi pembelajaran. 

1)  Persiapan Pembelajaran 

Persiapan pembelajaran dalam penelitian melibatkan beberapa 

aspek penting yang dilakukan oleh guru untuk memastikan proses 

pembelajaran berjalan efektif dan efesien. Berikut beberapa 

penjelasan tentang persiapan pembelajaran yang ditemukan dalam 

penelitian: 

a) Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) yaitu guru harus 

membuat RPP yang mencakup tujuan pembelajaran, materi 

ajar, metode pengajaran, sumber belajar, dan penilaian hasil 

belajar. Hal ini untuk memastikan bahwa proses pembelajaran 

berjalan secara interaktif, inspiratif, menyenangkan, dan 

memotivasi siswa untuk berpartisipasi aktif. 

b) Pemilihan bahan ajar yaitu guru harus memilih bahan ajar yang 

sesuai dengan tingkat pemikiran siswa dan waktu yang tepat. 
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Bahan ajar yang tidak sesuai dapat membuat pembelajaran 

menjadi tidak efektif dan efisien. 

c) Metode pembelajaran yaitu guru harus memilih metode 

pembelajaran yang tepat untuk mencapai tujuan pembelajaran. 

Metode yang tidak sesuai dapat membuat siswa kesulitan 

dalam memahami materi. 

d) Evaluasi pembelajaran yaitu guru harus mempersiapkan jenis 

evaluasi yang tepat untuk menilai hasil belajar siswa. Evaluasi 

yang tidak sesuai dapat membuat penilaian hasil belajar tidak 

akurat. 

Sehingga persiapan pembelajaran yang matang oleh guru sangat 

penting untuk mencapai tujuan pembelajaran yang efektif dan efisien. 

2)  Pelaksanaan Pembelajaran 

Pelaksanaan pembelajaran dalam penelitian ini melibatkan beberapa 

tahap yaitu: 

a) Pelaksanaan yaitu implementasi tindakan sesuai rencana, maka 

guru bertindak sebagai pelaksana dan pengamat. 

b) Pengamatan yaitu observasi kegiatan belajar siswa dan proses 

pembelajaran, sehingga melibatkan kolaborator untuk 

pengamatan objektif. 

Proses ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas pembelajaran 

secara berkelanjutan. 

3)  Evaluasi Pembelajaran 

Evaluasi pembelajaran dalam penelitian kualitatif melibatkan 

beberapa teknik pengumpulan data dan analisis yang mendalam 

untuk memahami proses pembelajaran secara komprehensif. 

Adapun aspek penting dalam evaluasi pembelajaran kualitatif: 

a) Teknik pengumpulan data: 
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a. Observasi yaitu pengamatan langsung terhadap proses 

pembelajaran untuk memahami interaksi antara guru 

dan siswa serta dinamis kelas 

b. Wawancara yaitu wawancara dengan guru, siswa, untuk 

mendapatkan informasi lebih mendalam tentang tujuan, 

proses dan hambatan dalam evaluasi pembelajaran 

c. Analisis dokumen yaitu menganalisis dokumen terkait 

evaluasi pembelajaran seperti pedoman evaluasi dan 

catatan observasi 

b) Prinsip dasar evaluasi 

a. Koherensi yaitu keselarasan antara tujuan, materi, 

metode dan hasil evaluasi 

b. Pedagogis yaitu fokus pada kebutuhan dan 

perkembangan siswa 

c) Model evaluasi 

a. Evaluasi formatif dan sumatif yaitu evaluasi formatif 

dilakukan secara berkelanjutan untuk memantau 

kemajuan belajar siswa, sedangkan evaluasi sumatif 

digunakan untuk menilai kemajuan belajar secara akhir 

periode 

d) Analisis data 

a. Tiga tahap analisis yaitu reduksi data, penyajian data 

dan penarikan kesimpulan untuk memahami hasil 

evaluasi secara mendalam 

 
b. Faktor penghambat penerapan metode qirāʻah dalam pembelajaran 

Adapun faktor penghambat penerapan metode qirāʻah dalam 

pembelajaran yaitu: 

a) Faktor fisiologis juga mempengaruhi keberhasilan pembelajaran 

bahasa Arab, terutama dalam hal pengucapan. Beberapa faktor 

yang perlu diperhatikan yaitu: 
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a. Organ bicara yaitu kondisi organ bicara misalnya lidah, 

bibir dan gigi dapat mempengaruhi kualitas suara. 

b. Pendengaran yaitu kemampuan mendengar yang baik 

sangat penting untuk meniru pengucapan yang benar 

c. Kesehatan yaitu kondisi kesehatan yang baik akan 

medukung konsentrasi dan daya ingat 

b) Faktor intelektual dalam pembelajaran bahasa Arab meliputi: 

a. Kurangnya motivasi dan minat yaitu banyak siswa 

merasa bahasa Arab sulit, sehingga kehilangan minat 

untuk belajar 

b. Keterbatasan sumber daya yaitu kekurangan fasilitas 

seperti teknologi dan ruang belajar mempengaruhi 

efektivitas pembelajaran 

c. Pendekatan pembelajaran yang tidak sesuai yaitu 

kurangnya perhatian terhadap karakteristik siswa dalam 

memilih metode pembelajaran dapat menyebabkan 

kesulitan dan kebosanan 

c) Faktor lingkungan 

Faktor penghambat pada lingkungan pembelajaran bahasa Arab 

milenial mencakup: 

a. Kurangnya motivasi yaitu banyak siswa yang merasa 

bahasa Arab sulit dan kehilangan minat untuk belajar 

b. Keterbatasan sumber daya yaitu sekolah sering kali tidak 

memiliki fasilitas yang memadai misalnya akses internet 

c. Metode pembelajaran yang tidak menarik ialah 

pendekatan yang monoton dapat membuat siswa kurang 

terlibat dalam proses belajar 

d) Faktor psikologis 

Faktor penghambat pada psikologis pembelajaran bahasa Arab 

ialah: 
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a. Kurangnya motivasi yaitu siswa yang tidak termotivasi 

cenderung memiliki performa yang rendah dalam belajar 

bahasa Arab 

b. Minat yang rendah yaitu ketidakminatan terhadap bahasa 

Arab dapat mengakibatkan siswa tidak berusaha giat 

dalam belajar, berbeda dengan bahasa english yang lebih 

diminati 

c. Stres dan kecemasan yaitu tekanan akademik dan rasa 

takut gagal dapat mengganggu konsentrasi dan keinginan 

siswa untuk belajar 

d. Pengaruh lingkungan yaitu lingkungan sosial yang kurang 

mendukung atau negatif dapat mempengaruhi sikap 

siswa terhadap pembelajaran bahasa Arab 

 
c. Solusi mengatasi penghambat penerapan metode qirāʻah dalam 

pembelajaran 

Beberapa solusi mengatasi penghambat penerapan metode qirāʻah 

dalam pembelajaran yaitu: 

a) Faktor fisiologis yaitu pentingnya peran guru yang memberikan 

latihan pengucapan yang intensif dan memberikan umpan balik 

yang konstruktif 

b) Faktor intelektual dalam pembelajaran bahasa Arab, beberapa 

solusi efektif dapat diterapkan: 

a. Penggunaan media pembelajaran yaitu integrasi media 

visual dan audio-visual dapat meningkatkan pemahaman 

siswa, menjadikan materi lebih menarik dan interaktif 

b. Peningkatkan sarana dan prasana yaitu memastikan 

ketersediaan fasilitas pendidikan yang memadai, 

misalnya ruang kelas yang nyaman dan sumber belajar 

yang cukup, sangat penting untuk mendukung proses 

belajar 
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c) Faktor lingkungan milenial dalam pembelajaran bahasa Arab, 

beberapa solusi dapat diterapkan: 

a. Meningkatkan motivasi dan minat siswa 

a) Menciptakan lingkungan belajar yang menyenangkan 

dan interaktif 

b) Menggunakan metode pembelajaran yang variatif dan 

menarik 

c) Mengaitkan materi dengan kehidupan sehari-hari 

siswa 

b. Menyeimbangkan kemampuan dasar siswa 

a) Mengadakan tes untuk mengetahui level kemampuan 

siswa 

b) Membentuk kelompok belajar heterogen untuk saling 

membantu 

c. Mengoptimalkan waktu pembelajaran 

a) Menambah jam pelajaran bahasa Arab di luar kelas 

b) Menciptakan lingkungan berbahasa Arab di sekolah 

d) Faktor psikologis solusi dalam pembelajaran bahasa Arab, 

beberapa solusi berikut ini: 

a. Meningkatkan motivasi yaitu memberikan suasana belajar 

yang menyenangkan dengan menggunakan metode 

interaktif misalnya seperti permainan dan diskusi 

kelompok dapat membantu meningkatkan minat siswa 

terhadap bahasa Arab 

b. Pendekatan individual yaitu kenali kebutuhan dan 

kemampuan masing-masing siswa untuk memberikan 

dukungan yang sesuai, sehingga mereka merasa lebih 

percaya diri dalam belajar 
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c. Penguatan positif yaitu berikan penghargaan atas 

kemajuan siswa, meskipun kecil, untuk membangun 

kepercayaan diri dan semangat belajar 

d. Lingkungan berbahasa Arab ialah menggunakan bahasa 

Arab di luar kelas untuk membiasakan siswa dan 

mengurangi rasa canggung saat berbicara. 

Fokus utama pada penelitian ini adalah proses pembelajaran dengan 

menggunakan metode qirāʻah dalam pembelajaran bahasa Arab. Adapun 

definisi dari metode qirāʻah yaitu menyajikan materi pelajaran dengan cara 

terlebih dahulu membaca, sehingga guru membacakan topik bacaan 

kemudian diikuti oleh siswa. Karakteristik pada metode ini adalah tujuan 

pengajarannya ialah mengembangkan kompentensi pelajar berkomunikasi 

dengan bahasa target dalam konteks komunikatif yang sesungguhnya atau 

dalam situasi kehidupan yang nyata, Dalam proses belajar mengajar, siswa 

bertindak sebagai komunikator yang berperan aktif dalam aktivitas 

komunikasif yang sesungguhnya, sedangkan guru memprakarsai dengan 

merancang berbagai macam pola interaksi antar siswa dan berperan sebagai 

fasilator, penggunaan bahasa ibu dalam kelas tidak dilarang tapi di 

miniminalkan, dan materi yang di sajikan bervariasi, tidak hanya 

mengandalkan buku teks tetapi lebih di tekankan pada bahan-bahan otentik 

seperti berita koran, iklan, dan menu.10 

Maka, peneliti akan melihat metode qirāʻah yang digunakan oleh guru 

bahasa Arab, serta menelusuri keberhasilan dan tidak berhasilnya metode qirāʻah 

yang diterapkan dengan melihat output siswa, dari keberhasilan dan tidak 

berhasilnya siswa melalui bidang akademik. 

 

10 Abdul Wahab Rosyidi, Memahami Konsep Dasar Pembelajaran Bahasa Arab 
(Malang: UIN-Malik Press, 2012), h. 69. 
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C. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah sebagaimana tersajikan di atas, 

maka yang menjadi rumusan masalah pada rencana penelitian ini, yaitu 

sebagai berikut: 

1. Bagaimana penerapan metode qirā’ah dalam pembelajaran bahasa Arab 

siswa kelas VIII MTs Guppi Samata? 

2. Bagaimana faktor penghambat penerapan metode qirā’ah dalam 

pembelajaran bahasa Arab siswa kelas VIII MTs Guppi Samata? 

3. Bagaimana solusi terhadap faktor penghambat dalam penerapan metode 

qirā’ah pada pembelajaran bahasa Arab siswa kelas VIII MTs Guppi 

Samata? 

D. Kajian Pustaka 

Berdasarkan topik penelitian yang dibahas dalam rencana penelitian 

ini. Peneliti menemukan beberapa penelitian terdahulu yang dianggap 

relevan. Berikut ini kajian pustaka yang menjadi rujukan dalam penelitian ini, 

yaitu: 

1. Muhammad Singgih Mahasiswa STIT Darul Fattah Bandar Lampung, jurnal 

2020, yang berjudul “Penerapan Metode Al-Qirā’ah untuk Meningkatkan 

Pemahaman Membaca pada Pelajaran Bahasa Arab di SMP”.11 Tujuan 

penelitian ini ialah untuk mengetahui pengaruh metode al-qirā’ah 

terhadap pemahaman membaca pada pelajaran bahasa Arab siswi kelas 

VII A Hafsoh SMP Qur’an Darul Fattah. Jenis penelitian yang digunakan 

yaitu Penelitian Tindakan Kelas (PTK). Hasil penelitian ini berusaha untuk 

mengetahui pengaruh metode Al-Qirā’ah terhadap pemahaman membaca 

pelajaran bahasa Arab siswa kelas VII A Hafsoh SMP Qur’an Darul Fattah. 

Perbedaan untuk penelitian ini yaitu pada penelitian terdahulu fokus pada 

 

11 Muhammad Singgih, “Penerapan Metode Al-Qirā’ah Untuk Meningkatkan 
Pemahaman Membaca Pada Pelajaran Bahasa Arab Di SMP,” Jurnal Pemikiran Dan Penelitian 
Pendidikan Islam 3, no. 1 (2020), h. 1-12. 
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meningkatkan pemahaman membaca pada pelajaran bahasa Arab di SMP, 

sedangkan peneliti yaitu dalam pembelajaran bahasa Arab di MTs. 

2. Mayada Dina Aulia dkk, jurnal 2021 dengan judul “Implementasi Metode  

qirā’ah dalam pembelajaran daring bahasa Arab”. Tujuan penelitian ini 

adalah untuk menyingkap lebih dalam implementasi metode qiro’ah 

dalam pembelajaran bahasa Arab yang dilakukan secara daring. Penelitian  

ini  menggunakan  metode  kualitatif,  yang  dilakukan  di  SMP  Islam 

Terpadu Bakti Ibu Madiun. Responden dari penelitian ini adalah kelas VIII 

yang sudah memiliki kemampuan berbahasa Arab lebih baik dibandingkan 

dengan kelas VII. Teknik pengumpulan data yang digunakan  dengan  

menggunakan  observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil   penelitian 

ini menunjukkan  bahwa pelaksanaan  metode  qirā’ah dalam  

pembelajaran daring dilakukan dengan tiga prinsip, yaitu: prinsip  

prioritas  untuk  mengetahui  aspek  dasar  yang  harus dikuasai siswa, 

prinsip ketepatan makharijul huruf dalam membaca teks, dan prinsip 

penugasan yang diberikan Selama pembelajaran daring agar melatih siswa 

belajar bahasa Arab secara mandiri.12 Perbedaan pada penelitian ini 

adalah jenis penelitian terdahulu berfokus pada pembelajaran daring 

sedangkan peneliti berfokus dalam pembelajaran bahasa Arab offline. 

3. Zainuri, jurnal 2020 dengan judul “Implementasi Pembelajaran Bahasa 

Arab dengan Metode Qirā’ah di kelas VIII M MTs Assunniyah Kencong 

Jember”. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji metode Qirā’ah, 

bagaimana kelebihan dan kekurangannya, bagaimana proses 

pembelajaran Bahasa Arab dengan menggunakan metode ini, serta 

penerapannya di Mts. As-sunniyyah Kencong Jember. Penelitian ini 

menggunakan pendekatan kualitatif, di mana penelitian ini disampaikan 

dari hasil penelitian yang ditulis secara deskriptif sedangkan teknik 

pengumpulan data dilakukan dengan menekankan pada kajian teks serta 

 

12 Mayada Dina Aulia, dkk, ‘Implementasi Metode Qirā’ah Dalam Pembelajaran 
Daring Bahasa Arab’, Artikel, 2021, h. 715–725. 
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aspek analisa, kemudian mengumpulkan beberapa teks yang berhubungan 

dengan materi yang dikaji dengan mencari literatur-literatur yang 

berkaitan, baik dari materi penelitian, buku, jurnal dan artikel lain yang 

berhubungan dengan materi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa 

penerapan metode Qirā’ah dalam pembelajaran Bahasa Arab siswa MTs 

Assunniyyah Kencong-Jember perlu dikombinasikan dengan metode lain, 

seperti metode gramatika terjemah, metode audio lingual ataupun metode 

langsung. Adapun usaha yang dilakukan guru dalam meningkatkan 

pembelajaran Bahasa Arab siswa dengan cara memberikan pembelajaran 

tambahan, memberikan perhatian khusus serta perlunya penekanan 

kepada siswa dalam menghafal kosakata.13 Perbedaan pada penelitian ini 

adalah penelitian terdahulu berfokus pada metode Qirā’ah sedangkan 

peneliti ini berfokus pada problem siswa dalam pembelajaran bahasa 

Arab. 

4. Muhammad Syahidin Mahasiswa Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, 

Institut Agama Negeri (IAIN) Palopo tahun 2016, yang berjudul 

“Penerapan Metode Qirā’ah Dalam Meningkatkan Keterampilan Membaca 

Al-qur’an Pada Santri di Taman Pendidikan Al-Qur’an Al-Ikhlas Kel. 

Sulobulo, Kec.Wara Utara, Kota Palopo”.14 Hasil penelitian ini adalah 

Penerapan Metode Qirā’ah di TPA Al-Ikhlas Kel. Sulobulo, Kec.Wara Utara, 

Kota Palopo masih menggunakan metode CBSA (Cara Belajar Siswa Aktif) 

sedangkan guru hanya menyimak tanpa memberikan contoh secara 

keseluruhan. Untuk pengembangan keterampilan membaca al-qur’an telah 

ada peningkatan. Persamaan antara penelitian Muhammad Syahidin 

dengan peneliti adalah membahas tentang penerapan metode qirā’ah. 

 

13 Zulhendra Dhandy Syahputra, “Implementasi Pembelajaran Bahasa Arab Dengan 
Metode Qirā’ah Di Kelas VIII M Mts Assunniyah Kencong Jember,” International Journal Of 
Educational Resources 01, no. 02 (2020): h. 183-185. 

14 Muhammad Syahidin, Metode Penerapan Metode Qirā’ah Dalam Meningkatkan 
Keterampilan Membaca Al-Qurʻan Pada Santri Di Taman Pendidikan Al-Qurʻan Al-Ikhlas 
Kelurahan Salobulo Kecamatan Wara Utara Kota Palopo (Doctoral Dissertation, Palopo: IAIN 
Palopo, 2016). 
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Sedangkan perbedaan untuk penelitian Muhammad Syahidin yaitu 

meningkatkan membaca Al-Qur’an sedangkan peneliti dalam 

pembelajaran bahasa Arab.  

5. Umi Latifah Mahasiswa Universitas Ma’arif Lampung, Indonesia, yang 

berjudul “Penerapan Metode Qirā’ah dalam Pembelajaran Bahasa Arab 

bagi Siswa MA Walisongo Sukajadi Lampung Tengah”.15 Penelitian ini 

menggunakan jenis penelitian kualitatif deskriptif, serta teknik 

pengumpulan data menggunakan metode observasi, wawancara, dan 

dokumentasi. Tujuan penelitian pada penggunaan metode qirā’ah dalam 

pembelajaran bahasa Arab yaitu agar mereka yang mempelajarinya dapat 

membaca bahasa Arab dengan relatif cepat dan senang membacanya, 

sehingga sambil menulis mereka dapat memahami kalimat-kalimat untuk 

dibentuk dengan benar dan tepat. Hasil penelitian ini adalah bahwa 

pengajaran membaca ialah untuk mendidik siswa dalam pengetahuan 

pemahaman membaca serta pengembangan keterampilan membaca siswa. 

Di sekolah tersebut rata-rata banyak siswa yang tidak bisa membaca 

bahasa Arab sehingga mengalami kesulitan dalam mempelajari bahasa 

Arab. Disebabkan guru hanya menggunakan metode ceramah dalam 

proses mengajar dan hanya tetap pada adanya panduan dan lembar kerja 

siswa tanpa adanya penunjang atau media. Serta tujuan dalam metode 

qirā’ah dalam pembelajaran bahasa Arab yaitu agar mereka yang 

mempelajarinya dapat membaca bahasa Arab dengan relatif cepat dan 

senang membacanya, sehingga sambil menulis mereka dapat memahami 

kalimat yang dibentuk dengan baik dan tepat. Perbedaan dengan peneliti 

yaitu terdapat problem pada faktor fisiologis, intelektual, lingkungan dan 

psikologis siswa dalam pembelajaran bahasa Arab. 

6. Penelitian yang dilakukan oleh Umi Nur Faiqoh Mahasiswa Institut Agama 

Islam Negeri Purwokerto, yang berjudul “Penerapan Metode Qirā’ah 

 

15 Umi Latifah, Nurul Azizah, and Mamluatun Nikmah, ‘Penerapan Metode Al-Qirā’ah 
Dalam Pembelajaran Bahasa Arab Bagi Siswa MA Walisongo Sukajadi Lampung Tengah’, Al 
Maghazi : Arabic Language in Higher Education, 1.1 (2023), h. 9. 
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Dalam Pembelajaran Bahasa Arab K0elas VII MTs Al-Hidayah Purwokerto 

Tahun Pelajaran 2017/2018”.16 Penelitian ini merupakan penelitian 

lapangan dengan jenis penelitian deskriptif kualitatif. Metode 

pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan metode wawancara, 

dokumentasi, dan observasi. Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui 

bagaimana penerapan metode qirā’ah dalam pembelajaran bahasa Arab 

kelas VII di MTs Al-Hidayah Purwokerto Tahun Pelajaran 2017/2018. 

Hasil penelitian ini adalah bahwa penerapan metode qirā’ah dalam 

pembelajaran bahasa Arab kelas VII di MTs Al-Hidayah diterapkan oleh 

guru bahasa Arab melalui tahapan, diantaranya yaitu tahapan 

perencanaan penerapan pembelajaran metode qirā’ah, tahapan 

pelaksanaan penerapan metode qirā’ah (kegiatan awal, kegiatan inti, dan 

kegiatan akhir/tutup), kemudian tahapan evaluasi pembelajaran di kelas. 

Perbedaan pada penelitian terdahulu yaitu berfokus pada komunikasi 

aktif dan penggunaan bahasa Arab dalam konteks yang relevan sedangkan 

peneliti ialah berfokus pada karakteristik siswa pada faktor fisiologis, 

intelektual, lingkungan dan psikologis dalam pembelajaran bahasa Arab. 

7. Wahyuni Mahasiswa Tinggi Agama Islam DDI Maros, yang berjudul 

Implementasi Metode qirā’ah dalam pembelajaran bahasa Arab di MTs 

Negeri 2 Makassar. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui 

bagaimana metode qirā’ah diimplementasikan dalam pembelajaran 

bahasa Arab di MTs Negeri 2 Makassar. Serta mengetahui faktor-faktor 

yang menghambat pelaksanaannya dan upaya yang dilakukan oleh guru 

untuk mengatasi hambatan tersebut. Pengumpulan data dilakukan melalui 

observasi, wawancara, dan dokumentasi, sedangkan analisis data 

dilakukan secara kualitatif dan interaktif. Hasil penelitian menunjukkan 

bahwa implementasi metode qirā’ah perlu dikombinasikan dengan media 

pembelajaran lain seperti, video, gambar, dan irama lagu yang menarik 

 

16 Umi Nur Faiqoh, Penerapan Metode Al-Qirā’ah Dalam Pembelajaran Bahasa Arab 
Kelas VII MTs AL-HIDAYAH PURWOKERTO TAHUN PELAJARAN 2017/2018 (Purwokerto: 
Dissertasi IAIN Purwokerto, 2019). 
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dalam qirā’ah. Hambatan utama dalam implemetasi metode qirā’ah yaitu 

ketidakpahaman siswa terhadap huruf hijaiyyah, kurangnya minat siswa 

untuk belajar bahasa Arab, dan lemahnya kemampuan kosakata.17  

Perbedaan dengan peneliti ialah terdapat problem pada karakteristik 

siswa pada faktor fisiologis, intelektual, lingkungan dan psikologis dalam 

pembelajaran bahasa Arab. 

E. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan tujuan rencana penelitian yang hendak dicapai, maka 

rencana penelitian ini diharapkan mempunyai manfaat dalam pendidikan. 

baik secara langsung maupun tidak langsung. Adapun manfaat rencana 

penelitian ini adalah sebagai berikut: 

a. Secara Teoritis 

Teoritis sendiri kemudian menjadikan sebagai sebuah bentuk 

maupun pada beberapa macam teori sekaligus yang memiliki 

kemampuan sebuah bentuk keterkaitan sebagai sebuah landasan untuk 

dapat berfikir dan juga akan dapat bersikap ke dalam sebuah hal untuk 

dapat melakukan menyikapi dan juga atau menghadapi sebuah masalah 

yang dimana ada di dalam kehidupan manusia dalam kehidupan sehari-

harinya. 

Melalui penelitian ini, diharapkan dapat memberikan masukan 

(kontribusi) agar meningkatkan kualitas guru dalam mengajar bahasa 

Arab menggunakan metode membaca serta menambah khazanah ilmu 

pengetahuan bagi peneliti pendidikan. Manfaat penelitian teoritis adalah 

kontribusi pada ilmu pengetahuan dengan temuan teori baru, konsep, 

atau proposisi. Serta teoritis ini memberikan landasan bagi peneliti 

dalam melakukan penelitian selanjutnya. 

 

 
17 Wahyuni, “Implementasi Metode Qirā’ah Dalam Pembelajaran Bahasa Arab Di 

MTs Negeri 2 Makassar,” IQRA: Jurnal Magister Pendidikan Islam 3, no. 2 (2023), h. 179-188. 
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b. Secara Praktis 

Manfaat penelitian praktis adalah kemampuan penelitian untuk 

memecahkan masalah secara praktis atau memberikan alternatif solusi. 

Serta manfaat praktis memberikan kontribusi kepada pembaca 

mengenai pemahaman suatu ilmu pengetahuan. Dalam konteks 

pendidikan, manfaat praktis dapat membantu dalam pemecahan masalah 

konkret di lapangan. 

1) Bagi Siswa 

Siswa mampu qirāʻah materi yang disampaikan guru serta 

lebih mudah dalam memotivasi kegiatan belajar materi bahasa 

Arab khususnya dalam hal qirāʻah teks bahasa Arab. 

2) Bagi Guru 

Guru mampu meningatkan daya kreasi dalam menyampaikan materi 

secara efektif, dan efisien dalam mencapai hasil pembelajaran yang maksimal, serta 

untuk menambah wawasan tentang penggunaan metode  dalam proses 

pembelajaran qirāʻah. 

3) Bagi Sekolah 

Penelitian ini dapat memberikan inspirasi dan masukan untuk 

pembelajaran bahasa Arab di sekolah. Manfaat penelitian ini bagi 

sekolah dapat memberikan informasi dan masukan bagi sekolah 

dalam pelaksanaan pendidikan. Serta membantu sekolah dalam 

menyusun program, meningkatkan kreativitas guru, hingga 

memberikan masukan untuk peningkatan mutu pendidikan. 

Dengan demikian, penelitian praktis dapat memberikan 

kontribusi yang langsung terasa dan bermanfaat bagi pihak-pihak 

yang terlibat dalam dunia pendidikan. 

4) Penelitian ini berguna bagi peneliti sebagai masukan dalam kajian 

yang relevan juga dapat menjadi bekal dalam menimba ilmu 

pengetahuan dalam rangka menjalankan tugas dan tanggung jawab 

di masa mendatang dalam hal metode pembelajaran bahasa Arab. 
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BAB II  

KAJIAN TEORI 

A. Metode Qirā’ah 

1. Definisi Metode Qirā’ah 

Kata Qirā’ah berasal dari akar kata قراءة  -يقرأ  -قرأ   yang artinya membaca, 

bacaan. Secara bahasa kata ini berasal dari ayat pertama wahyu al-Qurān, 

yaitu ََ"ََقراءة" . Kata ََ"ََقراءة"ََ dalam ayat tersebut yaitu “fiʻil amr” mengandung arti 

perintah untuk membaca. Perintah iqra’ ini dilanjutkan dengan kalimat 

berikutnya yaitu: 

نَ مِن عَلَق  )  ١(ٱقرأَ بٱِسمِ رَبجِكَ ٱلَّذِي خَلَقَ   )٢  (خَلَقَ ٱلِإنسََٰ

Yakni dengan dasar “ismi rabb” (Allah sebagai Rabb). Makna Iqra’/qirā’ah 

dalam ayat tersebut bukan sebatas harfiah yaitu membaca suatu tulisan 

(saja), tetapi suatu perintah untuk membaca, meneliti, dan memahami.18 

Sedangkan objek yang harus dibaca adalah tentang manusia sebagai makhluk 

dan Allah sebagai Bahasa (Rabb). Jadi, perintah qirā’ah menurut ayat 

tersebut mengandung makna proses qirāʻah, meneliti (mengkaji) dan 

memahami (mengenal) segala sesuatu tanpa batas.19 

Maka dari itu diharuskan untuk qirāʻah, karena qirāʻah adalah kunci ke 

gudang ilmu. Ilmu yang tersimpan dalam buku harus digali dan dicari melalui 

kegiatan qirāʻah. qirāʻah adalah keterampilan penting dalam belajar bahasa 

asing apapun.20 

Kemampuan qirāʻah merupakan salah satu keterampilan berbahasa 

yang sangat penting, tanpa qirāʻah, kehidupan seseorang akan statis dan 

tidak berkembang. “Dalam pembelajaran bahasa secara umum, termasuk 

 

18 Syihab Quraish, Tafsir Al-Misbah Pesan, Kesan Dan Keserasian Al-Qur’an (Jakarta: 
Lentera Hati. Cet. V., 2002), h. 392. 

19 Syaiful Gala, Konsep Dan Makna Pembelajaran (Bandung: Alfabeta, 2005), h. 134. 

20 Muhammad Kalmal Nafika-Al, Mengajarkan Bahasa Arab Kepada Kita Dua Bahasa 
Dalam Bahasa Lain (Kairo, 1985), h. 185. 
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bahasa Arab urgensi keterampilan qirāʻah tidak dapat diragukan lagi, 

sehingga pengajaran qirāʻah merupakan salah satu kegiatan mutlak yang 

harus diperhatikan”.21 Bahasa Arab diajarkan sebagai bahasa asing di 

madrasah. Guru dapat memilih metode yang menurutnya paling sesuai untuk 

mencapai tujuannya. Pemilihan metode pengajaran yang tepat 

mempengaruhi keberhasilan suatu keterampilan atau kompetensi bahasa. 

Salah satu metode untuk meningkatkan kemampuan membaca siswa dalam 

penelitian tindakan ini yaitu metode qirā’ah. “Metode qirā’ah yaitu metode 

yang memberi perhatian kepada kemahiran membaca”.22 

Metode membaca (thariqah qirā’ah) merupakan metode pembelajaran 

bahasa yang diperuntukkan agar siswa dalam mencapai keterampilan bahasa 

memiliki aspek kemampuan membaca. Hasil analisis Rihlah dan Royani 

terkait 

metode qirā’ah diketahui bahwa keberadaan metode tersebut tidak hanya 

untuk membangun keterampilan membaca, melainkan juga mencapai 

keterampilan menulis bahasa Arab.23 

Suatu metode merupakan kerangka komprehensif untuk penyajian 

materi linguistik secara sistematis, memastikan bahwa komponen-

komponennya koheren dan didasarkan pada pendekatan teoretis tertentu. 

Dengan kata lain, metode berfungsi sebagai rencana menyeluruh untuk 

penyampaian bahasa secara sistematis berdasarkan pendekatan tertentu. 

Jika pendekatannya bersifat aksiomatik, maka metodenya bersifat 

prosedural.24 Senada dengan definisi Abu Bakar Muhammad, ia menegaskan 

 

21 Abdul Hamid, Mengukur Kemampuan Bahasa Arab (Malang: UIN-Malik Press, 
2010), h. 63. 

22 Zaenuddin, Metodologi & Strategi Alternatif Pembelajaran Bahasa Arab 
(Yogyakarta: Pustaka Rihlah Group, 2005), h. 40. 

23 Rihlah & Royani, “Atsar Thariqah Al-Qiro’ah Al-Mutakarriroh Fi Maharah Al-
Kitabah,” Arabiyat : Jurnal Pendidikan Bahasa Arab Dan Kebahasaaraban 3, no. 1 (2016): h. 
159–172. 

24 Syamsuddin Asyrofi, Metodologi Pembelajaran Bahasa Arab (Yogyakarta: Pokja 
Akademik, 2006), h. 82. 
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bahwa metode adalah jalan atau cara yang ditempuh oleh guru untuk 

menyampaikan materi dalam pembelajaran.25 

Menurut Syaiful Mustofa Metode adalah cara mengajar yang digunakan 

oleh pengajar dalam sebuah proses pembelajaran bahasa agar tercipta tujuan 

yang ingin dicapai.26 Jadi, metode merupakan cara mengajar yang harus 

digunakan dan disesuaikan dengan tujuan pembelajaran guna memudahkan 

guru dalam menyampaikan informasi kepada siswa. 

Qirā’ah merupakan keterampilan mengambil makna dalam simbol-

simbol bunyi tertulis yang terorganisir menurut sistem tertentu. Adapun 

keterampilan yang harus ditekankan dalam qirā’ah yaitu keterampilan 

prediktif, mencari informasi tertentu, memperoleh gambaran secara umum, 

memperoleh informasi rinci, mengenali fungsi dan pola wacana dan menarik 

makna dari teks.27 

Qirā’ah adalah salah satu dari empat maharah yang dianggap sangat 

penting oleh psikolog dan filosof untuk jangka waktu yang lama. Hakikat 

qirā’ah dapat dianggap diteliti secara menyeluruh dari dua perspektif: 

psikologis dan linguistik. Menurut Shalih Nashiraat qirā’ah adalah proses 

interaksi diantara pembaca dan teks. Tujuan Pembaca dari qirā’ah adalah 

untuk memahami maksud atau maksud penulis.28 

Menurut Acep Hermawan, metode pembelajaran bahasa Arab dibagi 

menjadi 5 yaitu metode kaidah dan terjemah, metode langsung, metode 

audiolingual, metode membaca, dan metode gabungan. Dalam hal ini peneliti 

 

25 Abu Bakar Muhammad, Metode Khusus Pengajaran Bahasa Arab (Surabaya: Usaha 
Nasional, 1990), h. 8. 

26 Syaiful Mustofa, Strategi Pembelajaran Bahasa Arab Inovatif, ed. Uin Maliki Press 
(Malang, 2011), h. 13. 

27 Taufik, Pembelajaran Bahasa Arab (UIN Sunan Ampel Press, Cet. 4, Maret 2016), h. 
54. 

28 Shaleh Muhammad Nashiraat, Thuruq Tadris Al-Arabiah (Umman: Dar Asy-Syuruq, 
2006), h. 119. 
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meneliti salah salah satu dari metode pembelajaran bahasa Arab tersebut 

yaitu metode membaca (reading method).29 

Metode qirā’ah (membaca) yaitu menyajikan materi pelajaran dengan 

cara lebih dulu mengutamakan membaca, yakni guru mula-mula 

membacakan topik-topik bacaan, kemudian diikuti oleh siswa.30 

Metode qirā’ah atau metode membaca dalam pembelajaran bahasa 

Arab muncul setelah adanya ketidak puasan terhadap metode langsung yang 

kurang memberikan perhatian kepada kemahiran membaca. Sedangkan 

membaca merupakan kemahiran yang pertama kali perlu diajarkan kepada 

pembelajar bahasa asing, termasuk bahasa Arab. Namun tidak mungkin 

mengajarkan bahasa Arab dengan waktu yang terbatas dapat memberikan 

semua keterampilan berbahasa yang mencakup membaca, menyimak, 

berbicara dan menulis.31 

Metode qirā’ah atau metode membaca dalam pembelajaran bahasa 

Arab muncul setelah adanya ketidakpuasan terhadap metode langsung yang 

kurang memberikan perhatian kepada kemahiran membaca. Sedangkan 

membaca merupakan kemahiran yang pertama kali perlu diajarkan kepada 

pembelajar bahasa asing, termasuk bahasa Arab. 

Metode qirā’ah merupakan metode membaca Al-Qur’an yang langsung 

mempraktekkan bacaan tartil yang sesuai dengan ilmu tajwid.32 Jadi, metode 

qirā’ah merupakan suatu metode membaca Al-Qur'an yang langsung 

memasukkan dan mempraktekkan bacaan tartil sesuai dengan qaidah ilmu 

tajwid. 

 

29 Acep Hermawan, Metodologi Pembelajaran Bahasa Arab (Bandung: Remaja 
Rosdakarya, 2011), h. 169. 

30 Izzan, Metodologi Pembelajaran Bahasa Arab (Bandung: Humaniora, 2007), h. 109. 

31 Sri Dahlia, “Urgensi Metode Qiroah Dalam Pembelajaran Bahasa Arab Di PTAI,” 
Arabia 5, no. 1 (2013), h. 14. 

32 Listya Maryani, Implementasi Metode Qiro’ati Dalam Pembelajaran Membaca Al-
Qur’an Di SD IT Mutiara Hati Purwareja Kecamatan Purwareja Klampok Kabupaten 
Banjarnegara (Banjarnegara, n.d.), h. 14. 
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Metode qirā’ah pada dasarnya merupakan salah satu metode membaca 

Al-Qur’an yang cukup praktis dalam memudahkan mempelajari bacaan Al-

Qur’an secara cepat dan tepat. Metode qirā’ah dalam praktiknya langsung 

memasukan dan mempraktekkan bacaan dalam ilmu tajwid. Oleh karena itu, 

metode ini kemudian berkembang dengan pesat.33 

Target dari metode ini adalah agar siswa mampu melafalkan mufradat 

dan kalimat dalam bahasa Arab dengan baik dan benar sesuai dengan 

ketentuannya.34 

Menurut Ulin Nuha, Dasar pemakaian dari metode qirā’ah adalah 

adanya anggapan bahwa bahasa merupakan sarana dalam menyampaikan 

informasi. Sedangkan, satuan bahasa yang terkecil adalah kosakata. Setiap 

makna kosakata tersebut akan menentukasn makna kalimat.35 

Menurut Syamsuddin Asyrofi, metode qirā’ah merupakan cara 

menyajikan pelajaran dengan cara membaca dan memahami isi bacaan, 

didahului oleh pengenalan kosakata pokok dan maknanya, kemudian 

mendiskusikan isi bacaan dengan bantuan guru.36  

Dalam pembelajaran struktur, pengajar bahasa Arab belum terlalu 

memberikan pelajaran yang sangat mendalam tentang struktur. Pengajar 

hanya mengajarkan struktur sederhana seperti konsep mudzakar, muannats, 

dan mudhaf mudhâf ilaih, alaf’âl. Dalam pembelajaran membaca, sejauh ini 

murid memahami bahan bacaan dengan baik karena pengajar telah 

 

33 Rochanah, Meningkatkan Minat Membaca Al-Qur’an Pada Anak Usia Dini Melalui 
Metode Qiro’ati, n.d., h. 106. 

34 Robbani, “The Use of Dictionary for Arabic Language Textbook to Improve The 
Students’ Reading Skill Istikhdam Al-Mu’jam Li Kitab Ta’lim Al-Lugah Al-‘Arabiyyah Li 
Tanmiyyah Maharah Al-Qira’Ah Lada Al-Talabah,” Jurnal Al Bayan: Jurnal Jurusan Pendidikan 
Bahasa Arab 13, no. 2 (2021): h. 231–253. 

35 Ulin Nuha, Metodologi Super Efektif Pembelajaran Bahasa Arab (Yogyakarta: DIVA 
Press, 2012), h. 188. 

36 Syamsuddin Asyrofi, Metodologi Pengajaran Bahasa Arab; Konsep Dan 
Implementasinya (Yogyakarta: Ombak, 2016), h. 93. 
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mengajarkan kosakata sebelumnya dan murid sudah menghafalkan kosakata 

tersebut.37 

Kosakata merupakan unsur yang sangat menentukan bahasa.38 Maka, 

kosakata merupakan komponen terpenting dalam hal pengajaran bahasa. 

Mengajarkan bahasa asing terhadap siswa berarti memberikan latihan-

latihan kepada mereka untuk memahami gagasan yang terkandung dalam 

teks bahasa asing. Sehingga, mengajarkan bahasa dimulai dari unsur-unsur 

terkecil, yaitu kosakata. Dari sinilah muncul sebuah ide dalam mengajarkan 

bahasa asing dalam metode qirāʻah. Pembelajaran bahasa pun harus dimulai 

dari titik terkecil, hal ini diterapkan dalam metode qirāʻah, yaitu mulai 

dengan latihan penguasaan kosakata.39 

Menurut Nana sudjana metode mengajar adalah cara yang digunakan 

guru dalam mengadakan hubungan dengan siswa pada saat berlangsungnya 

pengajaran.40  

Salah satu metode yang juga selalu dikembangkan oleh pengajar bahasa 

Arab yaitu metode membaca/qirāʻah. Tujuan dari pembelajaran membaca/ 

qirāʻah adalah siswa mampu membaca setiap teks Arab dengan benar dan 

memahami makna yang terkandung dalam bacaan.41 

Menurut Finonchiaro sebagaimana dikutip Henry Al-Qirā’ah adalah 

bringing meaning to and getting meaning from printed or written material 

(memetik serta memahami arti atau makna yang terkandung dari bahan 

tertulis) tujuannya adalah untuk mencari serta memperoleh informasi, 

 

37 Azkia Muharom Albantani, “Implementasi Kurikulum 2013 Pada Pembelajaran 
Bahasa Arab,” Arabiyat : Jurnal Pendidikan Bahasa Arab Dan Kebahasaaraban 2, no. 2 (2015): 
h. 184. 

38 Syafryadin, “Maxim Variation, Conventional, and Particularized Implicature on 
Students’ Conversation,” International Journal OfScientific and Technology Research 9, no. 2 
(2020). 

39 Mulyono, “Analisis Kesulitan Belajar Bahasa Arab Siswa Kelas Vii Di Smp It Insan 
Mulia Batanghari Lampung Timur,” Al-Akmal Jurnal Studi Islam 02, no. 01 (2023): h. 12-28. 

40 Nana Sudjana, Dasar-Dasar Proses Belajar Mengajar (Bandung: Sinar Baru, 1989), 
h. 76. 

41 Ahmad Fauzi, Implementasi Metode Qirā’ah Dalam Pembelajaran Daring Bahasa 
Arab, 2022, h. 716. 
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mencakup isi, memahami makna qirā’ah.42 Senada dengan itu, Ahmad Izzan 

mendefinisikan qirā’ah sebagai melihat dan memahami isi dari apa yang 

tertulis dengan melisankan dan mengeja atau melafalkan apa yang tertulis.43 

Professor Coleman dan kawan-kawan dalam sebuah laporan yang 

ditulis pada tahun 1929 menyatakan penggunaan suatu metode dengan satu 

tujuan pengajaran yang lebih realistis, yang paling diperlukan oleh pelajar, 

yaitu keterampilan qirāʻah. Metode yang kemudian dinamakan “metode 

qirāʻah” ini digunakan di madrasah menengah dan perguruan tinggi Amerika 

dan Eropa. Meskipun disebut “metode qirāʻah” bukan berarti proses kegiatan 

belajar mengajar hanya berfokus pada latihan qirāʻah, melainkan latihan 

menulis dan berbicara meskipun dengan waktu yang terbatas.44 

Dalam praktik metode qirāʻah dimulai dari siswa dengan latihan qirāʻah 

bacaan teks yang berbahasa Arab secara berulang, dengan tetap 

memperhatikan kaidah-kaidah dalam qirāʻah bacaan yang berbahasa Arab, 

agar kaidah-kaidah tersebut dapat teraplikasikan dalam buku bacaan yang 

berbahasa Arab yan lain. Metode  membaca  ini  bertujuan  untuk 

meningkatkan    kemampuan    dalam    membaca    bahasa    asing    (Arab)    

dan memahaminya  dengan  sangat  mudah,  menghasilkan  kalimat-kalimat  

yang  benar ketika   menulis   dan   sekaligus   mendapat   ucapan-ucapan   

yang   benar   ketika berbicara dengan bahasa tersebut, kebiasaan membaca 

tanpa analisa dan terjemah teks yang dibacanya, setelah itu mampu 

mengkonsentrasikan bacaan secara diam, cepat  dan  bertahan  dari  mudah  

sampai  yang  sukar,  dari  yang  bentuk  aktif  ke bentuk pasif.45 

 

42 Henry Guntur Tarigan, Membaca Sebagai Suatu Keterampilan Berbahasa 
(Bandung: Angkasa Bandung, 2008), h. 7-9. 

43 Ahmad Izzan, Metodologi Pembelajaran Bahasa Arab (Cet. I; Bandung: Humaniora, 
2004), h. 174. 

44 Fathul Mujib, Rekontruksi Pendidikan Bahasa Arab (Yogyakarta: PT Bintang 
Pustaka Abadi, 2010), h. 48. 

45 Astuti, “Pendekatan Komunikatif Dalam Pemerolehan Bahasa Santri Pondok 
Pesantren Roudlotul Quran Metro Lampung,” Al-Akmal: Jurnal Studi Islam 01, no. 01 (2022), 
h. 52-63. 
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Secara realita pembelajaran bahasa Arab (asing) berbeda dengan 

belajar bahasa ibu, oleh karena itu prinsip dasar pengajarannya harus 

berbeda, baik yang menyangkut metode (model pembelajaran), materi 

maupun proses pelaksanaan pengajarannya. Sebagai salah satu komponen 

pembelajaran, metode mempunyai peran yang sangat penting dalam 

kegiatan belajar mengajar. Bahkan dapat dikatakan bahwa dalam kegiatan 

belajar mengajar semuanya menggunakan metode. Karena metode 

merupakan suatu alat untuk menyajikan bahan atau materi pelajaran dalam 

rangka untuk mencapai tujuan pengajaran yang akan disampaikan kepada 

siswa.46 Sedangkan menurut Zakiyah Daradjat metode adalah suatu cara 

kerja yang sistematis dan umum, seperti cara kerja ilmu pengetahuan.47 

Syaiful mustofa menjelaskan Metode secara terminologi merupakan 

cara mengajar yang digunakan oleh pengajar dalam sebuah proses pembelajaran 

bahasa agar tercipta tujuan yang ingin dicapai.48 

Pembelajaran  berasal  dari  kata  dasar  belajar  yang  merupakan  

usaha  untuk memperoleh  kepandaian  ilmu,  berusaha  agar  terampil  

mengerjakan.  Sedangkan menurut Ngalim Purwanto dalam bukunya 

Psikologi Pendidikan, mendefenisikan “belajar  sebagai  perubahan  yang  

relatif  menetap  dalam  tingkah  yang  terjadi sebagai hasil latihan dan 

pengalaman.49 

Pembelajaran  merupakan  sebuah  proses  yang  di  dalamnya  

mencakup pengertian  seorang  guru  mengajarkan  pengetahuan  kepada  siswa  

dan usaha siswa untuk mempelajari suatu pengetahuan.50 

 

46 Abdul Hamid, Pembelajaran Baḥasa Arab (Malang: UIN Malang Press, 2008), h. 3. 

47 Zakiyah Daradjat, Metodik Kḥusus Pengajaran Agama Islam (Jakarta: Bumi Aksara, 
1995), h. 1. 

48 Mustofa, Strategi Pembelajaran Bahasa Arab Inovatif, h. 135. 

49 Hamruni, Strategi Dan Model-Model Pembelajaran Aktif Menyenangkan, Fakultas 
Tarbiyah UIN Sunan Kalijaga, 2009, h. 28. 

50 Fathur Rohman, Metodologi Pembelajaran Bahasa Arab (Malang: Madani, 2015), h. 
23. 
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Pembelajaran merupakan bantuan yang diberikan pendidik agar dapat 

terjadi proses pemerolehan ilmu dan pengetahuan, penguasaan kemahiran 

dan tabiat, serta pembentukan sikap dan kepercayaan pada siswa. Dengan 

kata lain, pembelajaran adalah proses untuk membantu siswa agar dapat 

belajar dengan baik.51 

Pembelajaran adalah kegiatan guru secara terprogram dalam desain 

instruksional, untuk membuat belajar secara aktif, yang menekankan pada 

penyediaan sumber belajar.52 

Mulyanto Sumardi berpendapat bahwa dalam pengajaran bahasa, salah 

satu segi yang sering disoroti orang adalah segi metode. Sukses tidaknya 

suatu program pengajaran bahasa sering kali dinilai dari segi metode yang 

digunakan, sebab metodelah yang menentukan isi dan cara mengajarkan 

bahasa.53 

Pengajaran membaca perlu memperoleh perhatian serius dan wacana 

membaca tidak boleh hanya dipandang sebagai batu loncatan bagi aktivitas 

berbicara dan menulis semata, tujuan pengajaran bahasa sebagaimana kita 

ketahui adalah mengembangkan kemampuan bagi siswa. Dengan demikian 

pengajar perlu meyakinkan bahwa proses belajar mengajar akan menjadi 

pengalaman yang sangat menyenangkan bagi siswa.54 

Pembelajaran  merupakan  sebuah  proses  yang  di  dalamnya  

mencakup pengertian  seorang  guru  mengajarkan  pengetahuan  kepada  

siswa  dan usaha siswa untuk mempelajari suatu pengetahuan.55 

Pembelajaran lebih menekankan pada cara-cara untuk mencapai tujuan dan 

 

51 Hartati, “Pengembangan Metode Pembelajaran Dalam Menghadapi Revolusi 
Industri 4.0,” Jurnal Global Citizen: Jurnal Ilmiah Kajian Pendidikan Kewarganegaraan 7, no. 1 
(2019). 

52 Febriani Meli, “IPS Dalam Pendekatan Konstruktivisme (Studi Kasus Budaya 
Melayu Jambi),” Aksara: Jurnal Ilmu Pendidikan Nonformal 7, no. 1 (2021), h. 61–66. 

53 Mulyanto Sumardi, Pengajaran Bahasa Arab Asing Sebuah Tinjauan Dari Segi 
Metodologi (Jakarta: Bulan Bintang, 1974), h. 7. 

54 Suryosubroto, Proses Belajar Mengajar Di Sekolah (Jakarta: Rineka Cipta, 1997). 

55 Rohman, Metodologi Pembelajaran Bahasa Arab, h. 23. 
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berkaitan dengan cara mengorganisasikan, menyampaikan dan mengelola 

pembelajaran.56 

Pembelajaran juga merupakan proses membelajarkan siswa sehingga 

memperoleh pengetahuan, keterampilan, dan sikap baru yang tumbuh saat 

seorang individu berinteraksi dengan informasi dan lingkungan, dan terjadi 

disetiap waktu.57 

Proses pembelajaran bahasa asing sangatlah rumit dan mencakup 

berbagai fenomena yang kompleks, sehingga tidak mengherankan jika hal 

tersebut dapat memiliki arti yang berbeda-beda bagi setiap individu.58 

Pembelajaran menurut undang-undang nomor 20 tahun 2003 tentang 

sistem pendidikan nasional adalah proses interaksi siswa dengan pendidik 

dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar.59 

Menurut Miarso yang dikutip oleh Indah Komsiyah mengemukakan 

bahwa pembelajaran adalah usaha mengelola lingkungan dengan sengaja 

agar seseorang membentuk diri secara positif dalam kondisi tertentu.60 

Pembelajaran secara sederhana dapat diartikan sebagai sebuah usaha 

mempengaruhi emosi, intelektual, dan spiritual seseorang agar mau belajar 

dengan kehendaknya sendiri.61 

Pembelajaran adalah suatu upaya membelajarkan suatu upaya 

mengarahkan siswa.62 

 

56 Indah Komsiyah, Belajar Dan Pembelajaran (cet. 1, Yogyakarta: Teras, 2012), h. 3-
4. 

57 Anang Santoso, Materi Pembelajaran Bahasa Indonesia SD (Banten: Universitas 
Terbuka, 2013), h. 1-20. 

58 Abdul Wahab Rosyidi, Media Pembelajaran Bahasa Arab (Malang: UIN-Malang 
Press, 2009), h. 17. 

59 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem 
Pendidikan Nasional. BAB I, 2003, h. 2. 

60 Miarso, Belajar Dan Pembelajaran (Yogyakarta: Teras, 2012), h. 4. 

61 Muliana, “Model-Model Pembelajaran Inovatif,” Scolae: Journal of Pedagogy 1, no. 
1 (2018), h. 54-64. 

62 Aziz Fahrurrozi, Pembelajaran Bahasa Arab (Jakarta: Direktorat Jendral 
Pendidikan Islam Kementrian Agama, 2012), h. 85-99. 
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Menurut Nasution pembelajaran adalah suatu aktifitas mengorganisasi 

atau mengatur lingkungan sebaik-baiknya dan menghubungkannya dengan 

siswa sehingga terjadi proses belajar.63 

Menurut Abuddin Nata menyebutkan bahwa pembelajaran adalah 

usaha membimbing siswa dan menciptakan lingkungan yang memungkinkan 

terjadinya belajar untuk belajar.64 

Metode pembelajaran adalah cara-cara menyajikan materi pelajaran 

yang dilakukan oleh pendidik agar terjadi proses pembelajaran pada diri 

siswa dalam upaya mencapai tujuan.65 Pemilihan metode pembelajaran 

harus dilakukan dengan mempertimbangkan situasi dan kondisi yang ada, 

sumber belajar, kebutuhan siswa, dan karakteristik siswa yang dihadapi 

dalam rangka mencapai tujuan pembelajaran. Metode tersebut berupa 

rencana, aturan-aturan, langkah-langkah serta sarana yang pada prakteknya 

akan diperankan dalam proses belajar mengajar di dalam kelas guna 

mencapai dan merealisasikan tujuan pembelajaran. 

Adapun tujuan khusus dari pembelajaran membaca dibagi tiga 

tingkatan, sebagaimana yang dikutip dari Syaiful Musthofa, sebagai berikut: 

a. Tingkat pemula, meliputi mengenali lambang-lambang/huruf dengan 

makhraj dan intonasi yang sesuai (termasuk tanda baca), mengenali 

kata dan kalimat, menemukan kata-kata kunci, dan memahami arti kata 

dan kalimat. 

b. Tingkat menengah, meliputi menemukan ide pokok , dan ide penunjang, 

memahami hubungan antar ide-ide, dan menceritakan kembali isi 

bacaan singkat (paragraph). 

 

63 Nasution, Asas-Asas Mengajar (Jakarta: Bumi Aksara, 1995), h. 4. 

64 Abduddin Nata, Perspektif Islam Tentang Strategi Pembelajaran (Jakarta: Bumi 
Aksara, 1995), h. 87. 

65 M. Sobry Sutikno, Belajar Dan Pembelajaran (Bandung: Prospect, 2009), h. 88. 
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c. Tingkat lanjut, menemukan ide pokok dan ide penunjang, menafsirkan 

isi bacaan, dan menafsirkan kembali berbagai jenis isi bacaan.66 

Ditinjau dari tujuan khusus, pembelajaran membaca bagi mutaqaddimin 

mengedepankan tiga hal yaitu siswa membedakan ide pokok, dan ide 

penunjang, memahami isi bacaan, dan menyampaikan ulang isi bacaan 

dengan bahasa sendiri.67 

Tujuan pembelajaran inilah yang merupakan hasil  belajar  siswa  

setelah  melakukan  proses  belajar  di  bawah  bimbingan  guru dalam 

kondisi kondusif.68 

Tujuan  pembelajaran  pada  umumnya  di  negara  Indonesia  yang  

disebut dengan  tujuan  pendidikan  nasional  dijelaskan  dalam  UU.  RI.  

Nomor  20 Tahun 2003, bahwa tujuan pendidikan dan pengajaran nasional 

adalah Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan 

membentuk  watak  serta  peradaban  bangsa  yang  bermartabat  dalam  

rangka mencerdaskan  kehidupan  bangsa,  bertujuan  untuk  

berkembangnya  potensi siswa  agar  menjadi  manusia  yang  beriman  dan  

bertakwa kepada Tuhan  Yang  Maha  Esa,  berakhlak  mulia,  sehat,  berilmu,  

cakap,  kreatif, mandiri  dan  menjadi  warga  negara  yang  demokratis  serta  

bertanggung jawab.69 

Tujuan Pembelajaran merupakan deskripsi pencapaian tiga aspek 

kompetensi (pengetahuan, keterampilan, sikap) siswa yang perlu dibangun 

melalui satu atau lebih kegiatan pembelajaran. Secara operasional, 

komponen Tujuan Pembelajaran dapat memuat tiga aspek berikut ini: 

 

66 Mustofa, Strategi Pembelajaran Bahasa Arab Inovatif, h. 164. 

67 Rappe, “Kemahiran Membaca Bahasa Arab Tingkat Mutaqaddimin Serta Metode 
Dan Strategi Pembelajarannya,” Shaut Al-’Arabiyah 8, no. 2 (2020), h. 136. 

68 Mustofa Yusuf, “Analisis Metode Pembelajaran Bahasa Arab Di Pondok Pesantren 
DLWI Madura,” AL-IKMAL : Jurnal Pendidikan 2, no. 3 (2023). 

69 UU. RI. Nomor 20 Tahun 2003 Tentang SISDIKNAS, BAB II Pasal 3, n.d. 
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a) Kompetensi, yaitu kemampuan yang dapat didemonstrasikan oleh 

murid atau ditunjukkan dalam bentuk produk yang menunjukkan 

murid telah berhasil mencapai tujuan pembelajaran. 

b) Konten, yaitu ilmu pengetahuan inti atau konsep utama yang perlu 

dipahami pada akhir satu unit pembelajaran. 

c) Variasi, yang menjelaskan keterampilan berpikir kreatif, kritis, dan 

tingkat tinggi yang perlu dikuasai murid untuk dapat mencapai tujuan 

pembelajaran. Misalnya, mengevaluasi, menganalisis, memprediksi, 

menciptakan, dan sebagainya. 70 

 

Tujuan Pembelajaran berfungsi untuk memudahkan guru dalam 

melaksanakan kegiatan pembelajaran karena sudah ada petunjuknya. 

Misalnya, bagaimana proses pembelajaran dilakukan, seperti apa hasil yang 

akan didapatkan, dan teknik atau metode pembelajaran apa yang akan 

digunakan. Tujuan pembelajaran pada dasarnya merupakan harapan, yaitu 

apa yang diharapkan dari siswa sebagai hasil belajar.71 

 

2. Manfaat Metode Qirā’ah 

Sebagaimana halnya keterampilan menyimak, membaca mengandalkan 

kemampuan berbahasa yang pada dasarnya bersifat reseptif. Dengan 

membaca, seseorang pertama-tama berusaha untuk memahami informasi 

yang disampaikan orang lain dalam bentuk wacana tulis. Meskipun 

pemahaman wacana tertulis tidak terjadi sepenuhnya tanpa keterlibatan 

pembaca, kemampuan membaca pada dasarnya mewakili keterampilan 

bahasa reseptif. Secara sederhana, kemampuan reseptif mengacu pada 

kapasitas untuk menerima sinyal linguistik. Selama proses ini, diharapkan 

orang lain dapat secara efektif menanggapi pesan atau maksud yang 

 

70 Febriani, “Implementasi Manajemen Kurikulum Dalam Meningkatkan Kualitas 
Pendidikan Islam Di MIN Kota Bukittinggi,” Jurnal Al-Fatih 6, no. 2 (2023),  h. 200-215. 

71 Astuti, “Analisis Persiapan Guru Dalam Pelaksanaan Pembelajaran Matematika Di 
Kelas Iv Sd Negeri Jambu 01,” Jurnal Wahana Pendidikan 7, no. 2 (2020), h. 185-192. 
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disampaikan, sehingga memungkinkan terjadinya interaksi timbal balik 

lawan bicara dapat menyikapi dan bereaksi terhadap maksud pembicara. 

Dalam konteks ini, informasi dan pesan yang dikomunikasikan, serta 

bagaimana pesan tersebut diterima, menunjukkan bahwa pembaca pada 

dasarnya berfungsi sebagai penerima.72 

Metode ini dikembangkan berdasarkan tujuan bahwa pengajaran 

bahasa tidak bersifat multi tujuan, dan bahwa kemampuan qirāʻah ialah 

tujuan yang paling realistis ditinjau dari kebutuhan pelajar bahasa asing dan 

kemudahan dalam pemerolehannya. Kemahiran qirāʻah merupakan bekal 

bagi pelajar untuk mengembangkan pengetahuannya secara mandiri. Dengan 

demikian, tujuannya bersifat pragmatis bukan filosofis teoritis.73 

Metode pembelajaran yaitu cara penyajian yang harus dikuasai oleh 

pendidik atau seorang guru untuk menyajikan materi pelajaran kepada siswa 

baik secara individu ataupun kelompok di dalam kelas, agar materi yang 

disampaikan dapat difahami, diserap, dan dimanfaatkan oleh siswa dengan 

baik dan benar.74 

Mempelajari metode pengajaran jelas merupakan suatu keharusan 

mutlak bagi seorang guru, dimana guru harus memiliki pengetahuan dan 

penguasaan materi/teori yang matang.75 

Metode qirāʻah dalam pembelajaran bahasa Arab memiliki banyak 

manfaat, seperti: 

1) Membantu pembelajar mengenal kata-kata yang bermakna dan 

memahami teknik bacaan yang lebih baik 

2) Membantu pembelajar mengenal tanda-tanda bacaan yang diperlukan 

dalam bacaan bahasa Arab 

 

72 Ahmad Fuad Effendy, Metodologi Pengajaran Bahasa Arab (Malang: Misykat, 
2012), h. 137. 

73 Effendy, Metodologi Pengajaran Bahasa Arab, h. 54. 

74 Abu Ahmadi, Strategi Belajar Mengajar (Bandung: CV Pustaka Setia, 2005), h. 52. 

75 Tayar Yusuf, Metodologi Pengajaran Agama Dan Baḥasa Arab (Jakarta: Raja 
Grafindo Persada, 1995), h. 2. 
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3) Membantu pembelajar mengenal tingkatan kemampuan bacaan yang 

tepat sesuai dengan tingkat pendidikan dan kemampuan mereka 

4) Membantu pembelajar mengenal dan menggunakan media 

pembelajaran yang disukai oleh mereka, misalnya video, gambar dan 

lainnya 

5) Membantu pembelajar mengenal dan menggunakan teknik bacaan yang 

lebih efektif, seperti menyediakan materi lengkap untuk qirāʻah, kata-

kata yang mudah, dan menganalisis kata secara tepat. 

6) Membantu pembelajar mengenal dan menggunakan teknik 

pembelajaran yang lebih interaktif, contohnya menyediakan tugas yang 

dapat dikerjakan oleh siswa secara individu atau dalam kelompok.76 

 

3. Langkah-Langkah Metode Qirā’ah 

Langkah-langkah penyajian metode qirāʻah dalam pembelajaran bahasa 

Arab, diantaranya sebagai berikut: 

a. Siswa diberi pandangan umum tentang materi teks dan mendorong 

siswa untuk suka membaca. 

Sebelum memulai pembelajaran, guru memberikan gambaran tentang 

materi yang akan dibaca, misalnya tentang profesi, yang bertujuan 

untuk memperkaya kosakata serta memahami maknanya. 

b. Mengarahkan siswa membaca teks di rumah, mengisi latihan-latihan, 

mendorong mereka menggunakan kamus Arab ketika mengalami 

kesukaran dalam memahami. 

Walaupun guru telah mengarahkan untuk membaca di rumah ataupun 

mengulang kembali pelajaran yang telah dipelajari, tetapi tidak semua 

siswa melaksanakannya. Tetapi untuk mengenai kamus tiap siswa tidak 

memilikinya. 

 

76 Nurdin Mohamad, Belajar Dengan Pendekatan PAILKEM: Pembelajaran Aktif, 
Inovatif, Lingkungan, Kreatif, Efektif, Menarik. Bumi Aksara, 2022. 
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c. Dalam jam pelajaran, tanyakan kepada siswa kesulitan yang dihadapi, 

dan berusaha menghadapinya. 

Guru tersebut menanyakan kepada siswa yang belum faham mengenai 

penjelasan materi tersebut, sehingga guru tersebut mengulangi 

penjelasan kembali agar siswa tersebut memahami materi yang 

disampaikan oleh guru tersebut. 

d. Meminta siswa mengisi latihan-latihan uji kemampuan dan kosakata 

siswa dengan metode yang ditunjukkan buku guru. 

Guru mengarahkan siswa untuk mengisi soal latihan yang berada 

dibuku sesuai dengan arahan yang ada di dalam buku tersebut. 

e. Mendorong untuk memberi kesimpulan dengan suara yang (رجه) keras. 

Maka guru tersebut yang menyimpulkan dari materi yang telah 

diajarkan pada hari tersebut. 

f. Sebagian siswa dipilih untuk membaca beberapa paragraph, setiap 

siswa membaca satu paragraph.77 

Siswa mengalami kesulitan jika diarahkan untuk membaca tiap 

individu, sehingga guru tersebut membacakan terlebih dahulu 

kemudian mereka menirukan bacaan dari guru tersebut. 

Langkah penyajian yang dilakukan oleh guru saat menggunakan 

metode qirāʻah dalam membaca yaitu: 

a. Pendahuluan, berkaitan dengan berbagai hal tentang materi yang akan 

disajikan baik berupa apresiasi, atau tes awal tentang materi, atau 

lainnya. 

Awalan guru memperkenalkan kosakata baru melalui gambar, benda 

atau konteks kalimat. 

b. Pemberian kosakata dan istilah yang dianggap sukar, ini diberikan 

dengan definisi dan contoh dalam kalimat. 

 

77 Abd. Rahman Ibn Ibrahim Fauzan Al, Mudzakirah Ad Daurah Attadribiyah Li 
Mu'allim al-lughah Al-Arabiyah (Malang, 2004), h. 39-40. 



36 
 

  
 

Kemudian guru menganalisis struktur kalimat sederhana, mulai dari 

subjek, predikat, hingga objek. Maka siswa dilatih untuk membentuk 

kalimat sederhana menggunakan kosakata yang telah dipelajari. 

c. Penyajian teks bacaan tertentu. Teks ini dibaca secara lisan selama 

kurang lebih 10-15 menit atau disesuaikan dengan alokasi waktu yang 

tersedia. Biasa juga guru menugaskan siswa untuk membaca teks ini di 

rumah masing-masing sebelum pertemuan ini. Cara ini lebih 

menghemat waktu sehingga guru dapat lebih leluasa mengembangkan 

bacaan di kelas. 

Guru membacakan teks secara perlahan dan jelas, serta diikuti oleh 

siswa. Setelah itu, guru memerintahkan siswa secara bergantian 

membaca teks dengan suara yang jelas. 

d. Diskusi mengenai isi bacaan. Langkah ini dapat berupa dialog dengan 

bahasa siswa. 

Guru mengajukan pertanyaan tentang isi teks untuk menguji 

pemahaman siswa. Setelah itu, guru mengarahkan siswa untuk 

berdiskusi tentang isi teks dalam berkelompok. 

e. Penjelasan tentang tata bahasa secara singkat jika diperlukan untuk 

membantu pemahaman belajar siswa tentang isi bacaan. 

Guru memperkenalkan berbagai pola kalimat untuk meningkatkan 

pemahaman siswa. 

f. Jika guru diawal belum memberikan penjelasan kosakata yang 

dianggap sukar dan relevan dengan materi pelajaran, maka pada 

langkah ini, bisa dilakukan. 

g. Diakhir pertemuan, guru memberikan tugas kepada siswa tentang isi 

bacaan, misalnya membuat rangkuman dengan bahasa siswa atau yang 

lainnya. Jika dipandang perlu, guru dapat memberikan tugas di rumah 
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untuk membaca teks yang akan diberikan pada pertemuan 

selanjutnya.78 

Ketika diakhir pelajaran siswa dilatih guru untuk merangkum isi teks 

dengan kalimat mereka secara individu. 

Adapun tujuan dari metode qira’ah ada  tiga  tingkatan berbahasa, 

diantaranya yaitu tingkat pemula, tingkat menengah, dan tingkat lanjut.79 

a. Tingkat Pemula 

1) Mengetahui lambang-lambang bahasa. 

Tingkat pemula dalam bahasa Arab biasanya dimulai dengan 

pengenalan huruf-huruf hijaiyah yang terdiri atas 29 huruf, 

untuk memahami bentuk dan pengucapannya. 

2) Mengetahui kalimat dan kata bahasa Arab. 

Kata dalam bahasa Arab disebut kalimah, dan biasanya terdiri 

dari satu atau lebih huruf yang membentuk makna tertentu. Kat 

dapat berupa kata benda, kata kerja, atau kata sifat. Misalnya, 

darasa= belajar, jamil= indah. 

Kalimat dalam bahasa Arab disebut jumlah, yang terbentuk dari 

beberapa kata yang disusun untuk mengungkapkan makna atau 

informasi. Kalimat dalam bahasa Arab dibedakan menjadi dua 

jenis utama ialah jumlah ismiyah sepeti, al-kitābu jameelun= 

buku itu indah, kemudian jumlah fi’liyah ialah darasa al-waladu 

fi al-madrasah= anak laki-laki itu belajar di sekolah. 

3) Mampu menemukan ide pokok dan kata kunci dari teks yang 

Dibaca. 

Siswa diharapkan dapat mengenali lambang-lambang huruf, 

memahami kalimat, dan mengidentifikasi informasi utama dari 

bacaan. 

 

78 Hermawan, Metodologi Pembelajaran Bahasa Arab, 2013, h. 194. 

79 Syamsuddin Asyrofi, Strategi Pembelajaran Elemen Bahasa Arab (Nusamedia, 
2021). 
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4) Mengisahkan kembali isi teks singkat yang dibaca. 

Siswa diharapkan dapat memahami dan merangkum informasi 

utama dari teks dengan menggunakan kosakata yang tepat. 

Metode pembelajaran seperti SQ4-R dapat diterapkan, maka 

siswa diajarkan untuk membaca, memahami, dan meringkas 

informasi. 

b. Tingkat Menengah 

1) Mengetahui gagasan utama dan gagasan pendukung dari teks 

yang dibaca. 

Untuk mengetahui gagasan utama dan pendukung, siswa perlu 

melakukan analisis tekstual yaitu identifikasi struktur teks, 

penilaian konteks, dan analisis kalimat. 

2) Mengisahkan kembali jenis-jenis bacaan dari teks bacaan. 

Sebelum mengisahkan kembali teks bacaan, terlebih dahulu 

menemukan ide pokok, kemudian memahami hubungan antar 

ide, serta menceritakan kembali isi bacaan yang bertujuan untuk 

siswa dapat menyampaikan isi bacaan secara singkat dan efektif. 

Jenis bacaannya ialah membaca analitis yang bertujuan untuk 

mencari informasi dari bahan tertulis dan menarik kesimpulan. 

c. Tingkat Lanjut 

1) Mengetahui gagasan utama dan gagasan tambahan dari teks 

bacaan. 

Gagasan utama ialah inti dari teks yang menyampaikan pesan 

pokok, maka siswa dilatih untuk mengidentifikasi kalimat atau 

frasa serta membedakan antara informasi penting dan sekunder. 

Gagasan tambahan mendukung gagasan utama dengan 

memberikan contoh atau penjelasan lebih lanjut. 

2) Menerjemahkan isi teks bacaan. 

Siswa diajarkan untuk menerjemahkan isi teks bacaan dengan 

lebih mendalam. Proses ini melibatkan beberapa langkah, 
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pertama, tahap analisis ialah memahami konteks dan identifikasi 

gagasan utama. Kedua, teknik menerjemahkan yaitu terjemah 

ma’nawiyah ialah menguraikan makna tanpa terkait struktur 

kalimat bahasa sumber, dan menjaga esensi pesan. Ketiga, 

keterampilan yang diperlukan adalah penguasaan kosakata dan 

ilmu nahwu dan ṣaraf. 

3) Membuat rangkuman dari teks bacaan. 

Siswa diajarkan untuk membuat rangkuman dari teks bacaan 

dengan fokus pada kemampuan analisis dan sintesis informasi. 

Proses membuat rangkuman yaitu membaca teks secara teliti, 

mengidentifikasi gagasan utama, serta menyusun rangkuman. 

4) Menceritakan kembali teks bacaan. 

Adapun proses menceritakan kembali yaitu pemahaman teks 

adalah siswa harus memahami isi dan konteks teks secara 

mendalam, termasuk gagasan utama dan gagasan pendukung. 

Pengorganisasian informasi yaitu mengorganisir informasi dari 

teks menjadi struktur yang logis sebelum menyampaikan 

kembali. 

 

4. Kelebihan dan Kelemahan Metode Qirāʻah 

Metode membaca dalam pembelajaran bahasa Arab memiliki beberapa 

kelebihan yaitu. 

a) Siswa dapat dengan lancar qirāʻah dan memahami bacaan berbahasa 

Arab dengan fasih dan benar. 

b) Siswa dapat menggunakan intonasi bacaan bahasa Arab sesuai dengan 

kaidah membaca yang benar. 

c) Dengan pelajaran qirāʻah tersebut, siswa diharapkan mampu 

menerjemahkan kata atau memahami kalimat bahasa Arab yang 

diajarkan. 
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d) Metode ini memungkinkan siswa dapat qirāʻah bahasa baru dengan 

kecepatan yang wajar bersamaan dengan penguasaan isi bahan bacaan 

tanpa harus dibebani dengan analisis gramatikal mendalam dan tanpa 

penerjemahan. 

e) Pelajar menguasai banyak kosakata pasif yang baik 

f) Pelajar bisa memahami aturan tata bahasa secara fungsional. 80 

Maka kesimpulan dari kelebihan metode qirāʻah adalah membantu 

siswa untuk membaca dan memahami bacaan bahasa Arab dengan lancar, 

serta adanya motivasi dari pendidik dalam pembelajaran bahasa Arab 

tersebut.  

Kelemahan dari metode qirāʻah dalam pembelajaran bahasa Arab 

yaitu sebagai berikut. 

a) Pada metode ini, untuk tingkat pemula terasa agak sulit untuk 

diterapkan. Karena siswa masih sangat asing untuk membiasakan. 

Terkadang harus terpaksa berkali-kali menuntut dan mengulangi. 81 

b) Metode qirāʻah lebih menitik beratkan pada kemampuan siswa untuk 

mengucapkan atau kata dalam kalimat bahasa Arab yang benar dan 

lancar. 

c) Pembelajaran lebih sering terasa membosankan, terutama bila guru 

yang mengajar tidak sempatik atau metode yang diterapkan kurang 

menarik bagi siswa.  

d) Siswa lemah dalam keterampilan membaca jahriyah. Membaca 

nyaring (qirāʻah jahriyyah) yaitu membaca dengan menekankan 

kepada aktifitas anggota bicara, lisan, bibir dan tenggorokan untuk 

mengeluarkan bunyi (suara). Qirāʻah jahriyyah ini sangat penting pada 

pembelajaran tingkat pertama, karena macam qirāʻah ini memberi 

kesempatan besar untuk melatih mengucapkan dengan benar, dengan 

mecocokkan antara membunyikan suara dengan rumus tulisannya. 

 

80 Fahrurrozi, Pembelajaran Bahasa Arab, h. 86. 

81 Izzan, Metodologi Pembelajaran Bahasa Arab, 2004, h. 94. 
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qirāʻah ini sebaiknya tuntas pada tingkat awal dari proses 

pembelajaran.82 

e) Siswa tidak terampil dalam menyimak dan berbicara, karena yang 

menjadi perhatian utama adalah keterampilan qirāʻah. 

f) Siswa kurang terampil dalam mengarang bebas 

g) Berhubung kosakata yang dikenalkan hanya berkaitan dengan bacaan, 

maka siswa menjadi lemah dalam memahami teks yang berbeda. 

Maka kesimpulan dari kelemahan metode qirāʻah yaitu siswa kurang 

antusias dalam melaksanakan pembelajaran bahasa Arab serta kosakata 

siswa masih minim. 

5. Faktor Penghambat Metode Qirāʻah 

Metode qirā’ah dalam pembelajaran sangat efektif dalam 

pembelajaran bahasa Arab, akan tetapi ada beberapa faktor yang 

mempengaruhi metode membaca, pada siswa yaitu faktor fisiologis, faktor 

intelektual, faktor lingkungan, dan faktor psikologis. 83 

a. Faktor Fisiologis  

Faktor ini mencakup kesehatan fisik individu. Kelelahan juga 

merupakan kondisi yang tidak menguntungkan bagi siswa, karena hal ini 

mempengaruhi siswa untuk malas belajar qirā’ah. Faktor penghambat 

metode qirā’ah pada fisiologis dapat meliputi kondisi fisiologis yang 

berpengaruh terhadap kemampuan belajar seseorang, seperti keadaan 

segar jasmani yang memengaruhi kemampuan belajar, serta kondisi 

lingkungan sekolah. Selain itu, faktor-faktor seperti ruang kelas dengan 

jumlah siswa yang banyak atau berbagai kegiatan sekolah yang diikuti 

oleh sebagian siswa juga dapat menjadi penghambat dalam memberikan 

stimulus yang maksimal dalam pembelajaran. Dengan pemahaman 

 

82 Abdul Hamid, Metode Dan Srategi Pembelajaran Bahasa Arab (Cet. IV : Malang: 
UIN-Maliki Press, 2016), h. 100. 

83 Lukman Habibul Umam, “Faktor-Faktor Penerapan Metode Qirā’ah Dalam 
Pembelajaran Bahasa Arab,” Mau’idhoh Hasanah: Jurnal Riset 1, no. 9 (2023), h. 1-36. 
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terhadap faktor ini, pendekatan pembelajaran qirā’ah dapat disesuaikan 

untuk mengatasi hambatan-hambatan tersebut. 

Faktor fisiologis yang mempengaruhi pembelajaran qirā’ah meliputi, 

kesehatan fisik, jenis kelamin, dan gangguan pada sistem bicara dapat 

mempengaruhi kemampuan membaca dan memahami teks. Dalam 

konteks pembelajaran qirā’ah, faktor fisiologis sangat penting untuk 

dioptimalkan kinerja belajar siswa. Peneliti melihat bahwa faktor fisiologis 

mempengaruhi kemampuan belajar secara signifikan. 

Pada proses pembelajaran pancaindra merupakan pintu masuk bagi 

segala informasi yang diterima dan ditangkap oleh manusia.84 

a) Karena sakit 

Seseorang yang sakit akan mengalami kelemahan fisiknya, sehingga 

sarangan sensoris dan motorisnya lemah.85 Akibatnya rangsangan 

yang diterima melalui indranya tidak dapat diteruskan ke otak. 

b) Karena kurang sehat 

Faktor kesehatan sebagai faktor internal yang mempengaruhi proses 

dan hasil belajar dimaksudkan, yaitu bahwa siswa yang mengalami 

gangguan kesehatan akan tidak dapat belajar dengan maksimal dan 

optimal. 

Anak yang kurang sehat dapat mengalami kesulitan belajar, sebab ia 

mudah capek, mengantuk, pusing, daya konsentrasinya hilang kurang 

semangat, pikiran terganggu. Karena hal-hal ini maka penerimaan dan 

respons pelajar berkurang, saraf otak tidak mampu bekerja secara optimal 

memproses, mengelola, menginterpretasi dan mengorganisasi bahan 

pelajaran melalui indra.86 

 

 

84 Baharuddin, Teori Belajar Dan Pembelajara (Jogjakarta: Ar-Ruzz Media Group, 
2008), h. 19. 

85 Parni, “Faktor Internal Dan Eksternal Pembelajaran,” Tarbiya Islamica 5, no. 1 
(2017), h. 17-30. 

86 Ahmadi, Psikologi Belajar (Jakarta: Rineka Cipta, 2004). 
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b. Faktor Intelektual 

Faktor intelektual dalam pembelajaran qirā’ah merujuk pada aspek 

mental dan intelektual individu yang memengaruhi kemampuan dalam 

memahami, mengingat, dan mengaplikasikan bahasa Arab. Faktor-faktor 

yang dapat mempengaruhi intelektual yaitu faktor dari dalam dan faktor 

dari luar. Faktor dari dalam seperti gen, gizi, kematangan, pembentukan, 

kebebasan psikologi, minat dan pembawaan yang khas, serta usia.  Faktor 

dari luar yaitu lingkungan. 

Menurut Bayle dalam buku Slameto mengemukakan beberapa faktor 

yang mempengaruhi kecerdasan intelektual individu, yaitu keturunan, 

latar belakang sosial ekonomi, lingkungan hidup, dan iklim emosi.87 

1) Faktor Keturunan 

Faktor keturunan didasarkan pada sudut pandang biologis, dimana 

setiap individu dilahirkan dengan gen yang berbeda. Faktor genetik 

menunjukkan bahwa faktor keturunan berperan sebagai penyebab 

ketidakmampuan belajar, khususnya yang berkaitan dengan 

kesulitan membaca.88 Faktor genetik memang memiliki pengaruh 

dalam menentukan kecerdasan seseorang. Penelitian 

mengungkapkan bahwa anak mewarisi kombinasi gen dari kedua 

orang tua mereka, termasuk gen-gen yang berkaitan dengan 

perkembangan kognitif. Kognitif yaitu kemampuan yang 

berhubungan dengan ingatan terhadap pengetahuan dan informasi 

serta pengembangan keterampilan intelektualnya. 

2) Latar belakang sosial ekonomi 

Latar belakang sosial siswa merupakan pengaruh belajar siswa yang 

berasal dari keluarga. Pengaruh dari keluarga ini berupa cara orang 

tua mendidik, relasi antar anggota keluarga, suasana rumah, keadaan 

 

87 Slameto, Belajar Dan Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi (Jakarta: Rineka, 2003), 
h. 16. 

88 Ghufron, “Kesulitan Belajar Pada Anak: Identifikasi Faktor Yang Berperan,” 
Elementary: Islamic Teacher Journal 3, no. 2 (2015). 



44 
 

  
 

ekonomi keluarga, pengertian orang tua, dan latar belakang 

kebudayaan.89  Pendapatan keluarga, pekerja orang tua, dan faktor 

sosial ekonomi mempengaruhi taraf intlegensi individu dalam usia 3 

tahun sampai remaja. 

Latar belakang siswa yang kurang menguntungkan menjadi 

penyebab rendahnya tingkat kecerdasan mereka, tetapi mereka 

tetap memiliki peluang untuk berhasil bila memiliki hasil yang tinggi 

untuk belajar.90 

3) Lingkungan hidup 

Lingkungan hidup yang baik akan menciptakan kemampuan 

intelektual yang baik pula, sebaliknya lingkungan hidup yang kurang 

baik akan menghasilkan kemampuan intelektual yang kurang baik. 

Keadaan gizi yang kurang baik, kesehatan yang buruk, dan 

perkembangan fisik yang lambat menyebabkan pertumbuhan 

intelegensi yang rendah. 

4) Iklim emosi 

Iklim emosi dimana individu dibesarkan mempengaruhi 

perkembangan mental individu yang bersangkutan. Kondisi yang 

turut mempengaruhi emosi yang dominan ialah kondisi kesehatan, 

suasana rumah, cara mendidik anak, hubungan dengan para anggota 

keluarga, hubungan dengan teman sebaya, perlindungan yang 

berlebihan, inspirasi orang tua, dan bimbingan.  

 

 

89 Slameto, Belajar Dan Faktor-Faktor Yang Mempengaruhinya (Jakarta: Rineka 
Cipta, 2003), h. 60. 

90 Supardi, “Pengaruh Kebiasaan Belajar Dan Status Sosiol Ekonomi Orangtua 
Terhadap Prestasi Belajar Akuntansi,” Herodotus: Jurnal Pendidikan IPS 7, no. 2 (2024), h. 
244-254. 
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Menurut Saifudin Azwar selain faktor yang disebutkan diatas, 

terdapat faktor lain yang mempengaruhi tingkat kecerdasan intelektual 

diantaranya faktor bawaan, faktor lingkungan.91 

1) Faktor Bawaan 

Faktor bawaan merupakan faktor yang sangat penting dalam 

intelegensi seseorang. Hal ini dikarenakan setiap manusia membawa 

sifat tertentu sejak lahir, sifat alami inilah yang sangat menentukan 

pembawaan seseorang.92 

2) Faktor Lingkungan 

Faktor lingkungan sebenarnya diawali sejak terjadinya pembuahan 

sampai saat lahir, lingkungan telah mempengaruhi calon bayi lewat 

ibu, kemudian melalui proses belajar, karena proses belajar 

pengaruh budaya secara tidak langsung juga mempengaruhi 

individu.93 

 

Kedua pendapat tersebut dapat disimpulkan faktor-faktor yang 

mempengaruhi tingkat kecerdasan intelektual adalah sebagai berikut: 

1. Faktor pembawaan, dimana faktor ini ditentukan oleh sifat yang 

dibawa sejak lahir. 

2. Faktor minat dan pembawaan yang khas, dimana minat mengarahkan 

perbuatan kepada suatu tujuan dan merupakan dorongan bagi 

perbuatan itu. 

3. Faktor pembentukan, dimana pembentukan adalah segala keadaan 

diluar diri seseorang yang mempengaruhi perkembangan inteligensi. 

 

91 Saifudin Azwar, Psikologi Intelegensi Yogyakarta Pustaka Belajar (Yogyakarta: 
Pustaka Belajar, 1996), h. 75. 

92 Haderani, “Tinjauan Filosofis Tentang Fungsi Pendidikan Dalam Hidup Manusia,” 
Tarbiyah: Jurnal Ilmiah Kependidikan 7, no. 1 (2018). 

93 Hanum, “Pengaruh Kecerdasan Intelektual Dan Kecerdasan Emosional Terhadap 
Agresivitas Pada Siswa. PhD Thesis.” (Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim 
Malang, 2013). 
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4. Faktor kematangan, dimana tiap organ dalam tubuh manusia 

mengalami pertumbuhan dan perkembangan. Setiap organ manusia 

baik fisik maupun psikis, dapat dikatakan telah matang jika ia telah 

tumbuh atau berkembang hingga mencapai kesanggupan 

menjalankan fungsinya masing-masing. 

5. Faktor kebebasan, yang berarti manusia dapat memilih metode 

tertentu dalam memecahkan masalah yang dihadapi. Di samping 

kebebasan memilih metode juga bebas memilih masalah yang sesuai 

dengan kebutuhannya. 

 

Kelima faktor itu saling terkait satu dengan yang lain. Jadi, untuk 

menentukan kecerdasan seseorang, tidak dapat hanya berpedoman 

kepada salah satu faktor tersebut. 

Tingkat kecerdasan atau intelegensi siswa tak dapat diragukan lagi, 

karena sangat menentukan tingkat keberhasilan belajar siswa, Artinya 

semakin tinggi kemampuan intelegensi siswa maka semakin besar 

peluang untuk meraih sukses.94 Faktor intelektual penghambat metode 

qirā’ah melibatkan komponen intelektual seseorang, seperti dalam 

memahami, mengingat dan mengaplikasikan bahasa Arab. Namun, faktor-

faktor ini harus dilihat dalam konteks yang lebih luas, dimana faktor 

eksternal dan internal juga mempengaruhi efektivitas pembelajaran 

qirā’ah. Menurut para ahli, faktor intelektual dalam pembelajaran qirā’ah 

menuju pada proses mental, intelektual, dan emosional yang melibatkan 

interpretasi simbol-simbol dan pola-pola yang dibaca oleh seseorang. 

Perkembangan intelektual anak merupakan kemampuan jiwa atau psikis 

yang relatif menetap dalam proses berpikir untuk membuat hubungan-

hubungan tanggapan, serta kemampuan memahami, menganalisis, 

mensintesiskan, dan mengevaluasi. 

 

94 Muhibbin Syah, Psikologi Belajar (Jakarta: PT. Raja Granfindo Persada, 2003), h. 
147. 
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c. Faktor Lingkungan 

Faktor ini juga mempengaruhi kemajuan kemampuan belajar siswa. 

Lingkungan dapat membentuk pribadi, sikap, nilai, kemampuan bahasa 

siswa. Faktor penghambat metode qirā’ah dalam lingkungan 

pembelajaran dapat meliputi beberapa aspek, seperti perbedaan 

kemampuan qirā’ah dan hafalan al-qur’an siswa, rasio pengajar dan 

siswa yang kurang seimbang, dan faktor eksternal. 

Siswa adalah organisme yang unik yang berkembang sesuai dengan 

tahap perkembangannya. Perkembangan anak adalah perkembangan 

seluruh aspek kepribadiannya, akan tetapi pertumbuhan dan 

perkembangan masing-masing anak pada setiap aspek tidak selalu sama. 

Proses pembelajaran dapat dipengaruhi oleh perkembangan anak yang 

berbeda-beda, di samping karakteristik bawaan lainnya yang unik pada 

setiap anak.95 Memahami faktor-faktor penghambat ini, pendekatan 

pembelajaran qirā’ah dapat disesuaikan untuk mengatasi hambatan-

hambatan tersebut dan meningkatkan efektivitas pembelajaran. 

Berdasarkan faktor lingkungan, bahwa keluarga merupakan 

peletakan dasar-dasar pendidikan, disini pendidikan berlangsung 

dengan sendirinya dengan tatanan pergaulan yang berlaku di dalamnya 

artinya tanpa harus diumumkan atau dituliskan terlebih dahulu agar 

diketahui dan diakui oleh seluruh anggota keluarga. Peletakan dasar 

diletakkan dasar pengalaman melalui rasa kasih sayang dan penuh 

kecintaan, kebutuhan akan kewibawaan dan nilai-nilai kepatuhan. 

Kemudian sekolah adalah tempat bagi siswa belajar mereka berhadapan 

dengan guru yang tidak dikenalnya. Guru itu selalu berganti-ganti, kasih 

guru terhadap siswa tidak mendalam seperti kasih sayang orang tua 

kepada anaknya, sebab guru dan siswa tidak terlibat oleh tali 

 

95 Nerizka, “Faktor Hereditas Dan Lingkungan Dalam Membentuk Karakter,” Jurnal 
Pendidikan Karakter 1, 2021, h. 55-64. 
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kekeluargaan. Lingkungan sosial merupakan lingkungan yang tidak 

dapat dipisahkan dalam kehidupan manusia, karena tanpa adanya 

dukungan dari lingkungan sekitar seseorang tidak bisa berkembang 

dengan baik. Lingkungan sosial yang kurang baik akan mempengaruhi 

pola pikir dan sikap seseorang menjadi tidak baik pula. 

Lingkungan keluarga adalah lingkungan yang dialami anak dalam 

berinteraksi dengan anggota keluarga, baik interaksi secara langsung 

maupun tidak langsung. Suasana keluarga akan berpengaruh bagi 

perkembangan kepribadian anak. Anak akan menerima pengaruh dari 

keluarga berupa cara orang tua mendidik dan suasana rumah.96  

Lingkungan sekolah adalah lingkungan pendidikan formal yang 

mempunyai peran penting dalam mencerdaskan dan membimbing moral 

perilaku anak. Lingkungan sekolah digolongkan sebagai pusat 

pendidikan kedua setelah lingkungan keluarga, sehingga mempunyai 

fungsimelanjutkan pendidikan keluarga dengan guru sebagai ganti orang 

tua yang harus ditaati. Lingkungan sekolah meliputi hubungan guru 

dengan siswa dan hubungan siswa dengan siswa. 

 

d. Faktor Psikologis 

Faktor psikologis merupakan cara yang digunakan untuk mengenali 

perasaan mereka, mengumpulkan dan menganalisis informasi, 

merumuskan pikiran dan pendapat serta mengambil tindakan.97 

Faktor psikologis ini mencakup motivasi, minat dan kematangan 

sosio dan emosi. Faktor penghambat metode qirā’ah dalam aspek 

psikologis dapat melibatkan beberapa hal, misalnya kurangnya minat 

qirā’ah bahasa Arab pada siswa, penguasaan kosa kata bahasa Arab yang 

 

96 Dewantara, Membangun Kepribadian Dan Watak Bangsa Indonesia (Yogyakarta: 
Pustaka Belajar, 2010). 

97 Tri Maksum, “Pengaruh Karakteristik Konsumen Terhadap Keputusan Pembelian 
Produk Asuransi Pada PT. Sequislife Insurance Cabang Palembang,” Jurnal Ilmu Manajemen 
5, no. 1 (2015): h. 1-14. 
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kurang, pengalaman belajar yang tidak menarik dan membosankan. 

Dengan memahami faktor-faktor psikologis ini, pendekatan pembelajaran 

qirā’ah dapat disesuaikan untuk meningkatkan minat, motivasi, dan 

pemahaman siswa terhadap materi pembelajaran. 

 

a) Motivasi 

Dalam kamus umum Bahasa Indonesia disebutkan bahwa 

motivasi adalah dorongan yang timbul pada diri seseorang secra sadar 

atau tidak dasar untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan 

tertentu, atau usaha -usaha yang dapat menyebabkan seseorang atau 

kelompok orang tertentu tergerak melakukan sesuatu karena ingin 

mencapai tujuan yang dikehendakinya atau mendapat kepuasan dengan 

perbuatannya.98 

Motivasi ialah serangkaian sikap dan nilai-nilai yang 

mempengaruhi individu untuk mencapai hal yang spesifik sesuai 

dengan tujuan individu. Tanpa adanya motivasi, siswa tidak akan 

memiliki kemauan untuk membaca. Maka dari itu, motivasi adalah 

faktor kunci dalam membaca.99 

Belajar tanpa motivasi tidak dapat mencapai hasil yang maksimal, 

apalagi jika dalam diri orang yang belajar tetanam perasaan tidak suka 

terhadap materi pelajaran dan guru yang mengajarkannya. Belajar yang 

sukses adalah yang melibatkan siswa secara utuh, baik fisik maupun 

psikis. Oleh karena itu, guru harus mendorong siswa untuk menyukai 

bahasa Arab yang akan berguna bagi kehidupannya kelak. 

Menurut Santrock dalam Mardianto, Motivasi adalah proses yang 

memberi semangat, arah dan kegigihan perilaku yang penuh energi, 

terarah dan bertahan lama. Sedangkan menurut Mulyasa motivasi yaitu 

 

98 https://kbbi.web.id/motivasi diakses pada tanggal 08 Mei 2024 

99 Triyonowati, “Pengaruh Gaya Kepemimpinan, Motivasi Dan Disiplin Kerja 
Terhadap Kinerja Karyawan,” Jurnal Ilmu Dan Riset Manajemen (JIRM) 5, no. 4 (2016). 

https://kbbi.web.id/motivasi
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tenaga pendorong atau penarik yang menyebabkan tingkah laku kearah 

suatu tujuan tertentu. Siswa akan bersungguh-sungguh karena memiliki 

motivasi yang sangat tinggi. Seorang siswa akan belajar bila ada faktor 

pendorongnya yaitu motivasi.100 

Menurut Dimyanti dan Mudjiyono, bahwa ada beberapa unsur 

yang mempengaruhi motivasi belajar siswa yaitu cita-cita dan aspirasi 

siswa, kemampuan siswa, kondisi siswa dan kondisi lingkungan 

siswa.101 

Sehingga dapat disimpulkan bahwa motivasi belajar adalah 

keseluruhan daya penggerak didalam diri siswa yang menimbulkan 

kegiatan belajar yang menjamin kelangsungan dan memberikan arah 

pada kegiatan belajar untuk mencapai tujuan. 

Fungsi motivasi menurut Oemar Hamalik adalah mendorong 

timbulnya perilaku seperti perbuatan belajar, motivasi juga berfungsi 

untuk mengarahkan perbuatan pada sesuatu yang diinginkan dan 

motivasi sebagai penggerak yang menentukan cepat atau lambatnya 

suatu pekerjaan.102 

b) Minat 

Minat yaitu suatu rasa lebih suka dan ketertarikan pada suatu 

aktivitas, tanpa adanya perintah. Minat pada dasarnya adalah 

penerimaan akan suatu hubungan antara diri sendiri dengan sesuatu di 

luar diri.103 Sehingga guru bahasa Arab juga harus memiliki kompetensi 

yang memadai dalam mengajar dan memotivasi siswa, serta mampu 

menciptakan suasana belajar yang menyenangkan. 

 

100 Mulyasa, Kurikulum Berbasis Kompetensi (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2003), 
h. 112. 

101 Dimyanti, Belajar Dan Pembelajaran (Jakarta: Depdikbud, 2005), h. 80. 

102 Kompri, Motivasi Pembelajaran Perspektif Guru Dan Siswa (Bandung: Rosdakarya, 
2016), h. 5. 

103 Slameto, Belajar Dan Faktor-Faktor Yang Mempengaruhinya (Bandung: Rineka 
Cipta, 2010), h. 180. 
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Minat dan bakat besar pengaruhnya terhadap belajar. Karena bila 

bahan pelajaran yang dipelajari tidak sesuai dengan minat maupun 

bakat siswa, maka siswa tidak akan belajar dengan sebaik-baiknya. 

Salah satu faktor dari permasalahan tersebut adalah kurangnya 

minat siswa untuk mengikuti kegiatan pembelajaran. Hal ini dapat 

diatasi dengan menggunakan teori belajar aliran behaviorism yang 

dikemukakan oleh Ivan Pavlov. Teori behaviorism berpandangan, 

bahwa suatu kebiasaan dapat dibentuk menggunakan rangsangan dan 

stimulus. Teori ini memiliki reinforcement (penguatan) yang berupa 

penguatan positif dan penguatan negatif. penguatan positif bertujuan 

untuk memperkuat stimulus, cotoh pujian; hadiah. Sedangkan 

penguatan negatif bertujuan untuk menahan stimulus, contoh nasihat 

dan hukuman.104 

c) Kematangan sosio dan Emosi 

Menurut Walgito kematangan emosi dapat diartikan sebagai 

kemampuan individu untuk mengadakan tanggapan-tanggapan emosi 

secara matang dan mampu mengontrol serta mengendalikan emosinya 

sehingga menunjukkan suatu kesiapan dalam bertindak.105 

Kematangan emosi menurut Rani adalah suatu kondisi mencapai 

perkembangan pada diri individu dimana individu mampu mengarahkan 

dan mengendalikan emosi yang kuat agar dapat diterima oleh diri sendiri 

dan orang lain.106 

Chaplin mengatakan bahwa kematangan emosi adalah suatu keadaan 

atau kondisi mencapai tingkat kedewasaan dari perkembangan emosional 

dan oleh karena itu pribadi yang bersangkutan tidak lagi menampilkan 

 

104 Ivan Petrovich, Teori Belajar Dan Pembelajaran (Lampung: Media Akademi, 
2016), h. 3. 

105 Bimo Walgito, Pengantar Psikologi Umum (Yogyakarta: Andi, 2004), h. 44. 

106 Rani, “Emotional Maturity: Characteristics and Leves,” International Journal Of 
Technological Exploration And Leasrning 3, no. 1 (2014): h. 359-361. 
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pola emosional yang pantas bagi anak-anak. Istilah kematangan atau 

kedewasaan seringkali membawa implikasi adanya kontrol emosi.107 

Kematangan belum berarti siswa dapat melaksanakan kegiatan 

secara terus menerus untuk itu diperlukan latihan-latihan dan pelajaran. 

Kesiapan erat hubungannya dengan kematangan, kesiapan tersebut 

berarti berupa kesiapan dalam melakukan kecakapan.108 

Berdasarkan pengertian di atas dapat kita tarik kesimpulan bahwa 

kematagan emosi adalah suatu kondisi pencapaian tingkat kedewasaan 

dimana individu mampu mengarahkan, mengendalikan dan mengadakan 

tanggapan-tanggapan emosi secara matang sehingga menunjukkan suatu 

kesiapan bertindak dalam menanggapi stimulus yang diterimanya. 

Ada 3 aspek kematangan emosi dan sosio, yaitu stabilitas emosi, 

kepercayaan diri, dan kemampuan berpartisipasi dalam kelompok. Serta 

faktor penghambat metode qirā’ah dalam aspek kematangan sosio dan 

emosi dapat melibatkan beberapa hal, seperti kurangnya minat qirā’ah 

bahasa Arab pada siswa, penguasaan kosa kata bahasa Arab yang kurang, 

pengalaman belajar yang tidak menarik dan membosankan. 

Faktor-faktor yang diuraikan sebelumnya dapat dilihat bahwa itulah 

semua faktor yang ada pada diri siswa yang sangat berpengaruh dalam 

proses pembelajaran. Jika faktor tersebut tidak dapat diatasi maka 

nantinya akan dapat mengganggu keefektifitas proses pembelajaran. 

 

6. Solusi Mengatasi Penghambat Dalam Metode Qirāʻah 

Problematika yang biasa muncul dalam pembelaj aran bahasa Arab 

yaitu faktor fisiologis, faktor intelektual, faktor lingkungan, dan faktor 

psikologis. 

Adapun solusi dalam pembelajaran bahasa Arab yaitu: 

 

107 James P. Chaplin, Kamus Lengkap Psikologi (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2002), h. 
164. 

108 Muhibbin Syah, Psikologi Belajar (Jakarta: PT. Raja Granfindo Persada, 2011), h. 
63-64. 
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a. Faktor Fisiologis 

Faktor fisiologis merupakan suatu faktor yang mempengaruhi kesulitan 

belajar pada siswa yang berasal dari dalam diri siswa tersebut yang 

bersifat fisik. Beberapa faktor yang perlu diperhatikan yaitu: 

a) Kelelahan ialah rasa lelah dapat mengurangi efisiensi belajar dan 

mempengaruhi motivasi. 

b) Pendengaran yaitu kemampuan mendengar yang baik sangat 

penting untuk meniru pengucapan yang benar. 

c) Kesehatan yaitu kondisi kesehatan yang baik akan mendukung 

konsentrasi dan daya ingat.  

b. Faktor Intelektual 

Solusi untuk mengatasi kesulitan belajar bahasa Arab disebabkan oleh 

faktor intelektual siswa dapat dilakukan dengan cara berikut:109 

a) Motivasi dan Pembiasaan 

Yaitu guru dapat memberikan motivasi kepada siswa dengan 

cara pembiasaan membaca lafaẓ-lafaẓ Arab sebelum 

menyampaikan materi pembelajaran dan setoran hafalan mufradat 

setiap seminggu sekali. 

b) Modifikasi Materi 

Yaitu guru dapat memodifikasi materi pembelajaran untuk 

memenuhi kebutuhan siswa, misalnya menggunakan bahasa Arab 

yang lebih sederahana dan relevan dengan kehidupan sehari-hari. 

c) Evaluasi berkelanjutan 

Yaitu guru mengadakan evaluasi secara berkelanjutan untuk 

mengetahui kemampuan siswa dan menyesuaikan strategi 

pembelajaran. Evaluasi pembelajaran berkelanjutan adalah proses 

 

109 Lailatul Mathoriyah, “Upaya Guru Mengatasi Kesulitan Belajar Bahasa Arab Siswa 
MAN 1 Jombang,” Jurnal Education and Development 8, no. No. 4 Edisi November 2020 
(2020), h. 88–92. 
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penilaian yang dilakukan secara terus-menerus untuk memantau 

dan meningkatkan kualitas pembelajaran.110 

c. Faktor Lingkungan 

Lingkungan yang dimaksud adalah dalam lingkup keluarga dan 

sekitarnya yaitu masyarakat. Lingkungan memberikan pengaruh 

besar terhadap perkembangan siswa, dalam ruang lingkup keluarga 

misalnya, mereka para orang tua hanya mengawasi kehadiran 

anaknya di sekolah.111 Jika mereka tidak ke sekolah orang tuanya akan 

marah sebaliknya jika mereka berangkat ke sekolah orang tua mereka  

merasa anaknya rajin. Padahal tolak ukurnya bukan hanya itu, tugas 

yang diberikan guru termasuk proses penting bagi pendidikan siswa, 

termasuk tugas menghafal mufradat. Kelengahan orang tua sebagian 

terletak pada tidak memperhatikan apakah anaknya punya tugas 

sekolah yang harus dikerjakan atau tidak. Permasalahan pendidikan 

anak mereka serahkan sepenuhnya pada sekolah. Menurut Syah 

kesulitan belajar dipengaruhi oleh ketenangan siswa ketika belajar di 

sekolah.112  

Termasuk lingkungan sosial yang mempengaruhi belajar adalah 

masyarakat dan tetangga serta teman-teman.113 Belajar bahasa yang 

efektif adalah membawa siswa ke dalam lingkungan bahasa Arab yang 

dipelajari dengan lingkungan tersebut setiap siswa diarahkan untuk 

menggunakan bahasa Arab, maka penguasaan bahasa yang dipelajari 

relatif lebih cepat dibanding mereka yang tinggal di lingkungan 

 

110Sarah Nabilah, “Peran Evaluasi Berkelanjutan Dalam Identifikasi dan  
Implementasi Kebutuhan Pembelajaran,” Sindoro: Cendikia Pendidikan 3, no. 4 (2024), h. 41-
50. 

111 Insaniyah, “Kesulitan Belajar Pasca Pendemi COVID-19 Di MTs Al-Amiriyah 
Blokagung Banyuwangi,” TADRIS AL-ARABIYAT: Jurnal Kajian Ilmu Pendidikan Bahasa Arab 
2, no. 2 (2022), h. 218-232. 

112 Muhibbin Syah, Psikologo Belajar (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008), h. 
173. 

113 Mahmud, Psikologi Pendidikan (Bandung: CV Pustaka Setia, 2012), h. 101. 
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bahasa tersebut.114 Karena lingkungan akan membuatnya terbiasa 

menggunakan bahasa secara terus menerus. 

d. Faktor Psikologis 

Faktor–faktor psikologis adalah keadaan psikologis seseorang yang 

dapat memengaruhi proses belajar. Beberapa faktor psikologis yang 

utama memengaruhi proses belajar adalah motivasi, minat, kematangan 

sosio dan emosi.115 

a) Motivasi 

Motivasi adalah salah satu faktor yang memengaruhi 

keefektifan kegiatan belajar siswa.116 Motivasilah yang 

mendorong siswa ingin melakukan kegiatan belajar. Motivasi 

menurut Hamzah adalah ”Suatu kondisi yang terbentuk dari 

berbagai tenaga pendorong yang berupa desakan, motif, 

kebutuhan dan keringanan” menjelaskan juga bahwa motivasi 

sebagai pendorong suatu usaha yang disadari untuk 

mempengaruhi tingkah laku seseorang agar tergerak hatinya 

untuk bertindak melakukan sesuatu sehingga mencapai 

hasil/tujuan tertentu. Dalam belajar motivasi itu sangat penting 

dimiliki oleh setiap siswa.117 Hal ini dikarenakan motivasi belajar 

bagi siswa bertujuan untuk menggerakkan atau menggugah siswa 

agar timbul keinginan dan kemauannya untuk belajar, sehingga 

dapat diperoleh hasil belajar yang baik. 

 

 
 

114 Nurlaela, “Problematika Pembelajaran Bahasa Arab Pada Keterampilan Berbicara 
Di Era Revolusi Industri 4.0,” Prosiding Konferensi Nasional Bahasa Arab 6, no. 6 (2020), h. 
552-568. 

115 Ahmad Falah, “Problem Dan Tantangan Pembelajaran Bahasa Arab Pada Tingkat 
Madrasah,” Arabia: Jurnal Pendidikan Bahasa Arab 8, no. 1 (2016), h. 29–46. 

116 Nisa, “Efektivitas Komunikasi Guru Terhadap Motivasi Belajar Anak Usia Dini,” 
Jurnal Obsesi: Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini 5, no. 1 (2020), h. 229-240. 

117 Hamzah B. Uno, Teori Motivasi Dan Pengukurannya (Jakarta: Bumi Aksara, 2013), 
h. 57. 
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b) Minat 

Pendidik, haruslah mampu menumbuhkan minat belajar siswa, 

karena dengan adanya minat yang besar siswa belajar dengan 

senang dan sungguh-sungguh. Eloknya, setiap pendidik memiliki 

rasa ingin tahu, mengapa dan bagaimana siswa belajar serta 

menyesuaikan diri dengan kondisi-kondisi belajar dan 

lingkungan. 

Minat adalah kecenderungan seseorang dalam menyukai suatu 

objek atau kegiatan yang membutuhkan perhatian dan dapat 

menghasilkan kepuasan bagi dirinya.118 Kurangnya minat belajar 

bahasa Arab, dengan kurangnya minat siswa akan merasa santai 

dalam belajar. Hal seperti inilah yang menjadi salah satu 

penyebab siswa mengalami problematika dalam pembelajaran. 

Dengan minat yang baik siswa akan rajin membaca sehingga 

membuat mudah untuk memahami pelajaran yang 

disampaikan.119 

c) Kematangan Sosio dan Emosi 

Kematangan didefinisikan sebagai kesiapan individu dalam 

melaksanakan tugas-tugas perkembangan tertentu dan 

kemampuan untuk berfungsi dalam tingkat yang lebih tinggi 

sebagai hasil pertumbuhan.120 Secara keseluruhan, kematangan 

mencerminkan kondisi ketika individu dapat menjalankan 

tanggung jawab dan aktivitas sesuai dengan tahap perkembangan 

mereka. 

 

118 Nisa, “Pengaruh Perhatian Orang Tua Dan Minat Belajar Siswa Terhadap Prestasi 
Belajar Ilmu Pengetahuan Sosial,” Faktor: Jurnal Ilmiah Kependidikan 2, no. 1 (2017), h. 1-9. 

119 Arum Sekar Sari, Upaya Meningkatkan Minat Belajar Bahasa Arab Melalui Metode 
Muhadatsah Di Kelas VIII C MTs Raudlatut Thalabah Kolak Kediri, 2020. 

120 Amat, “Pertumbuhan, Perkembangan, dan Kematangan Individu,” Society 12, no. 
1 (2021),  h. 59-75. 
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Kematangan merupakan suatu potensi yang dibawa individu 

sejak lahir, timbul dan bersatu dengan pembawaannya serta turut 

mengatur pola perkembangan tingkah laku individu.121 

Kematangan psikologis berkaitan dengan kemampuan berfikir, 

emosi, dan perilaku. Kematangan adalah hasil proses 

pertumbuhan dan perkembangan individu yang berlangsung 

bertahap hingga memunculkan kepribadian dalam diri individu 

itu sendiri. 

Jadi kematangan adalah suatu keadaan atau kondisi bentuk 

struktur dan fungsi yang lengkap atau dewasa pada suatu 

organisasi, baik terhadap suatu sifat. Kematangan membentuk 

suatu sifat dan kekuatan dalam diri untuk bereaksi dengan cara 

tertentu yang disebut “Readiness“ yang berupa tingkah laku, baik 

tingkah laku yang instingtif  (tingkah laku bawaan) maupun 

tingkah laku yang dipelajari.122 Kematangan membentuk sifat dan 

kekuatan dalam diri untuk bereaksi dengan cara tertentu, baik 

melalui tingkah laku instingtif yang bawaan maupun tingkah laku 

yang dipelajari melalui pengalaman dan latihan. 

Terdapat beberapa definisi tentang kematangan sosial yang 

diantaranya menyatakan bahwa kematangan sosial merupakan 

puncak dari perkembangan sosial yang dialami seseorang, adanya 

kematangan sosial menunjukkan bahwa individu sudah siap atau 

mampu melakukan sesuatu atau menerima stimulus atau 

rangsangan tertentu dengan tingkat kematangannya.123 

Kematangan sosial merupakan indikator bahwa individu telah 

 

121 Pardede, Kesiapan Peningkatan Perkembangan Anak Usia Sekolah (Jakarta: 
OSFpreprints, 2020). 

122 Mulyadi, Psikologi Kepribadian (Penerbit Gunadarma, 2016). 

123 Khoirun, “Perbedaan Kematangan Sosial Remaja Berdasarkan Status Tempat 
Tinggal: Penelitian Pada Siswa Kelas X MA Almaarif Singosari, Malang” (Universitas Islam 
Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2012). 
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mencapai tingkat kesiapan yang cukup untuk berinteraksi dan 

beradaptasi dengan lingkungan sosial, serta memiliki kemampuan 

untuk menyesuaikan diri dengan beragam situasi sosial. 

Kematangan sosial merupakan kemampuan individu dalam 

menyesuaikan diri dengan lingkungannya, serta kemampuan 

dalam mengerjakan atau menguasai tugas-tugas 

perkembangannya dengan baik. Orang akan disebut matang 

apabila telah memiliki sebagian besar dan ciri-ciri kematangan.124 

Adapun ciri-ciri kematangan sosial ialah kemandirian, komunikasi 

dan interaksi, serta berkembangnya pola tingkah laku.  

Maka dapat disimpulkan bahwa kematangan sosial ialah 

kemampuan individu untuk beradaptasi, bersosialisasi, dan 

berinteraksi dengan lingkungan sosialnya secara efektif. 

Kematangan emosi adalah suatu keadaan atau kondisi 

mencapai tingkat kedewasaan dari segi perkembangan emosional, 

oleh karena itu pribadi yang bersangkutan tidak lagi 

menampilkan emosional seperti pada masa kanak-kanak.125 

Kematangan emosi merujuk pada kemampuan seseorang untuk 

mengontrol dan mengelola emosi mereka. 

Emosi adalah perasaan atau afeksi yang timbul ketika 

seseorang sedang berada dalam suatu keadaan atau suatu 

interaksi yang dianggap penting olehnya, terutama well-being 

dirinya.126 Emosi ialah bagian integral dari pengalaman manusia 

yang mempengaruhi cara berinteraksi dengan lingkungan 

disekitar. Memahami emosi baik dalam diri sendiri maupun orang 

 

124 Ananda, “Studi Kasus: Kematangan Sosial Pada Siswa Homeschooling,” Jurnal 
Empati 6, no. 1 (2017), h. 257-263. 

125 Ely Manizar, “Mengelola Kecerdasan Emosi,” Tadrib: Jurnal Pendidikan Agama 
Islam 2, no. 2 (2016),  h. 198-213. 

126 Sari Yunita, “Dampak Perceraian (Broken Home) Terhadap Perkembangan Sosial 
Emosional Anak Usia Dini Di Lingkungan Karang Mas Mas. PhD Thesis.” (UIN Mataram, 
2023). 
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lain yaitu kunci untuk meningkatkan hubungan interpersonal dan 

mencapai kesejahteraan secara keseluruhan. 

Kematangan emosi tidak berhubungan dengan kematangan 

fisik karena hal tersebut berbeda dan mereka memaknai 

kematangan emosi sebagai seberapa baik seorang individu dapat 

menanggapi suatu situasi yang sedang dihadapinya, 

mengendalikan emosi dan berperilaku dewasa ketika berhadapan 

dengan orang lain.127 Kematangan fisik lebih dipengaruhi oleh 

faktor biologis dan genetik, sementara kematangan emosi sangat 

dipengaruhi oleh pendidikan, lingkungan sosial, dan interaksi 

dengan orang lain. 

Kematangan emosi adalah keadaan seseorang yang tidak cepat 

terganggu rangsangan yang bersifat emosional, baik dari dalam 

maupun dari luar dirinya, selain itu dengan matangnya emosi 

maka individu dapat bertindak tepat dan wajar sesuai dengan 

situasi dan kondisi.128 Kematangan emosi menunjukkan pada 

kemampuan seseorang untuk mengendalikan dan mengelola 

perasaan dengan baik, serta seseorang yang matang emosinya 

dapat bertindak sesuai dengan situasi dan kondisi, mampu 

mengambil keputusan yang rasional, dan memperlihatkan 

perilaku yang wajar tanpa terbawa emosi sesaat. 

Kematangan emosi adalah kemampuan untuk 

mengekspresikan perasaan yang ada dalam diri secara yakin dan 

berani yang diimbangi dengan pertimbangan akan perasaan dan 

keyakinan individu lain.129 Kematangan emosi bukan hanya 

 

127 Nabilah Fanni, Hubungan Kematangan Emosi Dengan Agresivitas Verbal Yang 
Dilakukan Pada Kalangan Mahasiswa (UIN Sunan Ampel Surabaya, 2019). 

128 Asih, “Perilaku Prososial Ditinjau Dari Empati Dan Kematangan Emosi,” Jurnal 
Psikologi: PITUTUR 1, no. 1 (2012),  h. 33-42. 

129 Nur Aisyiah Yusri, “PENGAMBILAN KEPUTUSAN DITINJAU DARI MANAJEMEN 
DIRI DAN KEMATANGAN EMOSI,” Al-Qalb:Jurnal Psikologi Islam 10, no. 1 (2019),  h. 20-41. 
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mengelola perasaan, tetapi menghargai perasaan seseorang dalam 

berinteraksi dan komunikasi. 

Para psikolog mengklasifikasikan rentang emosi dengan 

berbagai klasifikasi, tetapi biasanya semua klasifikasi ini melihat 

emosi sebagai sesuatu yang positif atau negatif. Contoh emosi 

positif adalah antusiasme, dan rasa senang. Contoh emosi negatif 

adalah cemas, marah, rasa bersalah dan rasa sedih.130 Meskipun 

mengklasifikasikan emosi menjadi dua kategori positif dan 

negatif, agar memahami bahwa emosi lebih kompleks dan bisa 

saling berinteraksi serta berada pada berbagai kondisi. 

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa 

kematangan emosi adalah suatu kondisi perkembangan emosi 

pada diri tiap individu mampu mengarahkan dan mengendalikan 

emosi agar dapat diterima oleh diri sendiri maupun orang lain 

yang berada di sekitar kehidupannya. 

Solusi pada kematangan sosio dan emosi dalam pembelajaran 

bahasa Arab yaitu: 

Pertama, pendekatan kecerdasan emosional yaitu 

meningkatkan saling memahami antara guru dan siswa, serta 

menanamkan rasa cinta dan bangga terhadap bahasa Arab.131 hal 

ini dapat membantu siswa merasa nyaman dan bahagia dalam 

pembelajaran, sehingga mempermudah proses pembelajaran dan 

membuatnya lebih bermakna. 

Kedua, pengembangan kecerdasan emosional yaitu melakukan 

pendekatan-pendekatan kecerdasan emosional untuk melatih 

emosi siswa, sehingga mereka dapat mengendalikan emosi 

 

130 Nikmah, “Hubungan Intensitas Penggunaan Gadget Dengan Perilaku Agresif Pada 
Anak Pra-Sekolah (4-6 Tahun),” Jurnal Imiah Psikologi 9, no. 2 (2021), h. 417-429. 

131 Wihda Mafazah, “Pendekatan Kecerdasan Emosional Dalam Pembelajaran Bahasa 
Arab Di Kelas XI MA Pondok Pesantren Pendidikan ISLAM Miftahussalam Banyumas. Thesis.” 
(UIN Prof. KH. Saifuddin Zuhri, 2022). 
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mereka dengan lebih baik.132 Hal ini dapat membantu siswa 

menjalani kehidupan yang lebih baik dan meningkatkan hasil 

belajar mereka. 

B. Pembelajaran Bahasa Arab 

Pembelajaran menurut kamus besar bahasa Indonesia diidentikkan 

dengan kata “mengajar” yang berasal dari kata “ajar” yang berarti petunjuk 

yang diberikan kepada orang supaya diketahui (diturut) ditambah dengan 

awalan “pe” dan akhiran “an” menjadi pembelajaran yang berarti proses, 

perbuatan, cara mengajar atau mengajarkan sehingga siswa mau belajar. 

Pembelajaran berdasarkan makna leksikal kamus berarti proses, cara, 

perbuatan mempelajari atau menjadikan orang belajar.133 

Pembelajaran adalah serangkaian aktivitas untuk membantu 

mempermudah seseorang belajar, sehingga terjadi proses belajar yang 

optimal.134  Pembelajaran bahasa Arab dapat didefinisikan sebagai 

serangkaian aktivitas atau proses untuk membantu mempermudah 

seseorang dalam belajar bahasa Arab yang telah direncanakan sebelumnya, 

sehingga terjadi belajar secara optimal untuk mencapai tujuan belajar 

tersebut. 

Pembelajaran merupakan bantuan yang diberikan guru agar dapat 

terjadi proses perolehan ilmu dan pengetahuan, penguasaan, kemahiran dan 

tabiat, serta pembentukan sikap dan kepercayaan pada siswa. Dengan kata 

lain, pembelajaran adalah proses untuk membantu siswa dapat belajar 

dengan baik.135 Pada sisi lain, pembelajaran merupakan definisi yang sama 

 

132 Novita Sari, “Pengaruh Pendekatan Rational Emotive Behaviour Therapy (REBT) 
Terhadap Peningkatan Kecerdasan Emosional Pada Peserta Didik Kelas VIII SMPN 6 Bandar 
Lampung Tahun Ajaran 2015/2016,” Konseli 3, no. 2 (2016): h. 303-316. 

133 Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Keempat, 
(Cet: II; Jakarta: Balai Pustaka, n.d.), h. 23. 

134 Deni Kurniawan, Pembelajaran Terpadu Teori, Praktik Dan Penilaian (Bandung: 
Pustaka Cendekia Utama, 2011), h. 25. 

135 Muh. Rapi, Pengantar Strategi Pembelajaran (Pendekatan Standar Proses) 
(Makassar: Alauddin University Press, 2012), h. 19. 
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dengan pengajaran, tetapi sebenarnya mempunyai konotasi yang berbeda. 

Dalam konteks pendidikan, guru mengajar agar siswa dapat belajar dan 

menguasai isi pembelajaran hingga mencapai suatu objektif yang ditentukan 

(aspek kognitif), serta dapat mempengaruhi perubahan sikap (aspek afektif), 

hingga pada keterampilan (aspek psikomotorik) seorang siswa, namun 

proses pengajaran ini memberikan kesan sebagai pekerja satu pihak yaitu 

pekerjaan pengajar saja. Sedangkan pembelajaran yaitu mengisyaratkan 

adanya interaksi antara pengajar dengan siswa. 

Pembelajaran merupakan suatu proses interaksi antara guru dan siswa, 

baik interaksi secara langsung seperti kegiatan tatap muka maupun secara 

tidak langsung, yaitu dengan menggunakan berbagai media pembelajaran.136 

Menurut Heru Kurniawan pembelajaran adalah suatu proses 

pengondisian yang bertujuan untuk aktif belajar dalam ruang kelas.137 

Pembelajaran juga merupakan proses membelajarkan siswa sehingga 

memperoleh pengetahuan, keterampilan, dan sikap baru yang tumbuh saat 

seorang individu berinteraksi dengan informasi dan lingkungan, dan terjadi 

disetiap waktu.138 

Slavin juga berpendapat bahwa pembelajaran didefenisikan sebagai 

perubahan dalam diri seseorang yang disebabkan oleh pengalaman. 

Perubahan yang terjadi bersifat permanen, artinya bahwa perubahan yang 

terjadi bukan serta merta namun proses interaksi dan pengalaman yang 

sistematis. Proses pembelajaran terjadi dalam tiga ranah yaitu efektif (sikap), 

psikomotorok (keterampilan), dan kognitif (pengetahuan).139 

Tujuan utama pembelajaran bahasa Asing adalah mengembangkan 

kemampuan pelajar dalam menggunakan bahasa itu baik lisan maupun tulis. 

 

136  Rusman, Model-Model Pembelajaran Mengembangkan Profesionalisme Guru (Cet. 
VI; Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013), h. 134. 

137  Heru Kurniawan, Pembelajaran Menulis Kreatif (Bandung: PT Remaja 
Rosdakarya, 2014), h. 5. 

138 Santoso, Materi Pembelajaran Bahasa Indonesia SD, h. 20. 

139 Sigit Mangun Wardoyo, Pembelajaran Kontruktivisme Teori Dan Aplikasi 
Pembelajaran Dalam Pembentukan Karakter (Bandung: Alfabeta, 2013), h. 20. 
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Tujuan pendidikan bahasa Arab bisa diketahui melalui tujuan 

pembelajarannya. Dalam arti sempit dan konkret, wujud pendidikan bahasa 

Arab adalah pembelajaran bahasa Arab itu sendiri. Tujuan pembelajaran 

secara bahasa berarti menumbuhkan kemampuan bahasa Arab. Dengan 

pembelajaran bahasa secara terus menerus dapat diperoleh keterampilan 

berbahasa, yaitu menyimak, berbicara, qirāʻah, dan menulis.140 Tujuan 

pembelajaran bahasa Arab bagi pihak pendidik adalah agar dapat 

menjadikan bahasa Arab mudah dikuasai oleh pelajar. Sedangkan tujuan bagi 

pihak pelajar adalah agar dapat menguasai bahasa Arab. 

Dalam pembelajaran bahasa Arab ada tiga istilah yang harus dipahami 

definisi dan konsepnya secara tepat, yaitu pendekatan, metode, dan teknik. 

Artikel yang disajikan oleh Edward M. Anthony dalam artikelnya 

“Pendekatan (Apporach), Metode (Method), and Teknik (Technique)” ketiga 

tersebut berikut ini.141 

a) Apporach dalam bahasa Arab disebut ََالمدخل  adalah seperangkat asumsi 

mengenai hakekat bahasa dan hakekat belajar mengajar bahasa. Dengan 

makna lain sebagai istilah yang merujuk pada asumsi tentang bagaimana 

tindakan belajar dan persiapan di dalamnya. Sifatnya aksiomatik 

(filosofis). Sistem aksiomatik adalah serangkaian aksioma yang 

digunakan untuk memperoleh teorema. Artinya, untuk setiap teorema 

dalam matematika, terdapat sistem aksiomatik yang memuat semua 

aksioma yang diperlukan untuk membuktikan teorema tersebut. 

Pendekatan pembelajaran dapat diartikan sebagai titik tolak atau sudut 

pandang kita terhadap proses pembelajaran, yang merujuk pada 

pandangan tentang terjadinya suatu proses yang sifatnya masih sangat 

umum, di dalamnya mewadahi, menginspirasi, menguatkan, dan melatari 

metode pembelajaran dengan cakupan teoritis tertentu.  

 

140 Bisri Mustofa & Abdul Hamid , Metode & Strategi Pembelajaran Bahasa Arab 
(Malang: UIN-Malik Press, 2012), h. 5. 

141 Azhar Arsyad, Bahasa Arab Dan Metode Pengajaran (Cet II; Yogyakarta: Pustaka 
Pelajar, 2004), h. 19. 
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b) Method dalam bahasa Arab yaitu ََالطريقة  sebagai rencana yang menyeluruh 

yang berkenaan dengan penyajian materi bahasa secara teratur, tidak 

ada satu bagian yang bertentangan dengan yang lain dan semuanya 

berdasarkan dari Apporach yang telah dipilih. Sifatnya prosedural.  Teks 

prosedur adalah teks yang di dalamnya berisi tujuan dan langkah 

melakukan sesuatu atau membuat sesuatu. Teks prosedur berguna untuk 

menuntun pembaca melakukan sesuatu atau membuat sesuatu sesuai 

dengan prosedur dalam langkah yang berurutan. Metode pembelajaran 

dapat diartikan sebagai cara yang digunakan untuk 

mengimplementasikan rencana yang sudah disusun dalam bentuk 

kegiatan nyata dan praktis untuk mencapai tujuan pembelajaran. 

c) Technique dalam bahasa Arab ialah الْسلوب  yaitu apa yang sesungguhnya 

terjadi di dalam kelas dan merupakan pelaksanaan dari metode. Sifatnya 

implementatif. implementatif adalah suatu tindakan atau pelaksanaan 

dari sebuah rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci. 

Dengan kata lain, inti dari kata implementatif adalah sebuah rencana 

yang telah disusun dengan baik, terukur, dan hasilnya dapat diterapkan 

di masyarakat. 

Dari penjelasan di atas dapat dipahami bahwa ketiga istilah tersebut 

memiliki hubungan yang hirarkis. Dari satu pendekatan bisa menghadirkan 

satu atau beberapa metode, dan dari satu metode bisa 

mengimplementasikan satu atau beberapa strategi. Sebaliknya strategi 

harus konsisten dengan metode karena itu tidak boleh bertentangan 

dengan pendekatan. 

Pembelajaran pada hakikatnya merupakan suatu proses, yaitu proses 

mengatur, mengorganisasi lingkungan yang ada disekitar siswa sehingga 

dapat menumbuhkan dan mendorong siswa melakukan proses belajar.142 

Pembelajaran adalah suatu proses yang melibatkan pengaturan dan 

 

142 Aproda Pane Muhammad Darwis Daspong, “Belajar Dan Pembelajaran,” Fitrah: 
Jurnal Kajian Ilmu-Ilmu Keislaman 03, no. 2 (2017), h. 338. 
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pengorganisasian lingkungan sekitar siswa untuk menumbuhkan motivasi, 

dan rasa ingin tahu. Lingkungan yang mendukung baik fisik, sosial, maupun 

psikologis siswa didorong untuk aktif berpartisipasi, menggali 

pengetahuan, mengembangkan keterampilan yang diperlukan untuk belajar 

secara mandiri dan berkelanjutan. 

Nazir mengatakan bahwa pembelajaran adalah suatu proses yang 

dilakukan oleh pengajar dalam membimbing, membantu, dan mengarahkan 

siswa untuk memiliki pengalaman belajar.143 Pandangan Nazir, 

pembelajaran ialah proses interaktif yang melibatkan peran aktif pengajar 

dalam membimbing, membantu, dan mengarahkan siswa untuk 

mendapatkan pengalaman belajar yang mendalam dan bermakna. 

Pendekatan ini menekankan pentingnya peran pengajar dalam menciptakan 

lingkungan yang mendukung bagi siswa untuk bereksplorasi, berinteraksi, 

dan memahami materi. 

Pengajaran Bahasa Arab semakin kerap dilatih maka akan semakin 

berkesan dan tidak dilupakan karena belajar bahasa adalah bagaimana 

membentuk suatu kebiasaan.144 Pembelajaran bahasa Arab yang semakin 

dilatih akan semakin berkesan dan tidak dilupakan karena belajar bahasa 

adalah suatu proses pembentukan kebiasaan. Melalui latihan yang berulang, 

siswa dapat memperkuat ingatan dan keterampilan berbahasa mereka, 

sehingga bahasa Arab menjadi bagian alami dari kehidupan sehari-hari 

mereka. 

Tujuan penting dalam rangka pembelajaran, yakni merupakan suatu 

komponen pembelajaran yang menjadi titik tolak dalam merencanakan sebuah 

pembelajaran yang efektif. Yang menjadi kunci dalam rangka menentukan 

tujuan pembelajaran adalah kebutuhan siswa, mata pelajaran dan guru itu 

sendiri. Berdasarkan kebutuhan siswa dapat ditetapkan apa yang hendak dicapai, 

 

143 M. Nazir, “Perencanaan Pembelajaran Berbasis Karakter,” Jurnal Pendidikan 
Agama Islam 02, no. 2 (2013), h. 338-352. 

144 Ismail suardi Wekke, Model Pembelajaran Bahasa Arab (Cet: I, Yogyakarta: CV 
Budi Utama, 2014), h. 34-35. 
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dikembangkan dan diapresiasikan untuk dapat ditentukan hasil-hasil pendidikan 

yang diinginkan. Guru itu sendiri adalah sumber utama bagi para siswa dan dia 

harus mampu menulis dan memilih tujuan–tujuan pendidik yang bermakna dan 

dapat diukur.145 Pembelajaran yang efektif ialah suatu proses yang direncanakan 

secara matang, dengan tujuan yang terukur dan berbasis pada kebutuhan siswa. 

Peran guru sangat penting dalam mengorganisir lingkungan belajar, memilih 

sumber belajar yang tepat, dan merancang tujuan pembelajaran yang relevan. 

C. Kerangka Berfikir 

Tugas dan tanggung jawab guru lebih menekankan pada 

perencanaan dan pelaksanaan pengajaran. Penggunaan metode qirāʻah 

merupakan bagian penting dari proses pengajaran. Pembelajaran yang 

tepat sesuai dengan materi pelajaran berlangsung dengan baik, efektif, dan 

efisien. 

Dengan menggunakan metode pembelajaran, guru dapat membantu 

siswa mendapatkan informasi, konsep, kemampuan dan cara berpikir, 

serta menyampaikan ide-ide mereka. Metode pembelajaran membantu 

guru dalam merancang pelajaran dalam aktivitas belajar.146 

Untuk mencapai tujuan tersebut, guru harus kreatif dalam 

menerapkan metode dan strategi qirāʻah yang tepat. Guru berperan lebih 

dari hanya memberikan informasi, tetapi juga membantu, mendorong dan 

menilai. Salah satu tanggung jawab guru yaitu memilih metode qirāʻah 

untuk mencapai tujuan pembelajaran. 

Dalam pelaksanaan tugasnya sebagai guru, tentu terdapat faktor 

penghambat dalam menggunakan metode qirāʻah yang perlu dibenahi. 

Maka penting mengingat bahwa seorang guru memiliki tugas dan 

tanggung jawab yang cukup besar dalam penguasaan bahasa Arab. 

 

145 Oemar Hamalik, Kurikulum Dan Pembelajaran (Jakarta: Bumi Aksara, 1995), h. 
75. 

146 Agus Suprijono, Cooperative Learning Teori Dan Aplikasi PAIKEM (Cet. IX; 
Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012), h. 46. 
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Oleh karena itu, penerapan metode qirāʻah yang pada hal ini menjadi 

fokus penelitian peneliti harus menyadari bahwa keberhasilan pendidikan 

tidak hanya terletak pada dirinya, tetapi terdapat berbagai pihak yang 

terkait. Berikut alur kerangka konseptual dapat digambarkan secara 

praktis mengenai penerapan metode qirāʻah. 

Secara sederhana, kerangka konseptual dapat dilihat dalam skema 

berikut: 
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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. Maka jenis penelitian yang gunakan peneliti adalah 

penelitian lapangan (field research) dalam bentuk penelitian kualitatif. 

Penelitian kualitatif adalah jenis penyelidikan yang berfokus pada 

pengungkapan suatu masalah sebagaimana adanya pada situasi saat ini, 

kemudian berfungsi terutama sebagai pengungkapan fakta.147 

Analisis deskriptif melibatkan penjelasan makna yang disampaikan 

oleh sebuah teks melalui ungkapan peneliti sendiri. Dengan demikian, 

penelitian jenis ini dapat menggambarkan secara sistematis, faktual, dan 

akurat ciri-ciri dan fakta yang berkaitan dengan subjek penelitian.148 

Penelitian ini memakai macam 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).149 

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 

 

147 Hermawan Warsito, Pengantar Metodologi Penelitian (Jakarta: PT. Gramedia 
Utama, 1997), h. 10. 

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

149 V. Wiratna Sujarweni, Metodologi Penelitian (Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 
2020), h. 6. 
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(bukan angka-angka).150 Demikian pula, penelitian deskriptif adalah suatu 

bentuk penelitian yang ditujukan untuk mendeskripsikan atau 

menggambarkan fenomena-fenomena yang ada, baik secara alamiah 

maupun rekayasa manusia.151 

Penelitian ini tergolong penelitian lapangan, bercirikan pendekatan 

deskriptif kualitatif. Tujuan utamanya adalah menganalisis secara 

sistematis dan menyajikan informasi faktual mengenai kondisi sebenarnya 

dari pokok bahasan.152 

Pengumpulan data dilakukan langsung di tempat penelitian dengan 

cara menggambarkan (mendeskripsikan) objek yang diteliti secara faktual 

melalui kata-kata dan bahasa dalam konteks alam tertentu. Proses ini 

melibatkan penggunaan berbagai metode alami sambil berupaya 

memverifikasi data yang diperoleh dengan akurasi setinggi mungkin. 

Deskriptif juga dapat dipahami sebagai upaya terbatas yang 

mengungkapkan suatu persoalan dan kondisi tertentu, pada akhirnya 

mengungkap fakta dan menganalisis bahasa.153 Penelitian deskriptif 

dimaksudkan untuk menggambarkan situasi atau wilayah tertentu, serta 

menangkap dan menjelaskan secara sistematis dan akurat fenomena 

individu, situasi, atau kelompok tertentu yang bersifat faktual. Jenis 

penelitian ini dicirikan oleh beberapa ciri yang dominan: Pertama, 

bertujuan untuk mendeskripsikan peristiwa atau kejadian yang sebenarnya. 

Kedua, dilakukan melalui survei. Ketiga, mencari informasi faktual yang 

 

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

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

152  Saiful Azwar, Metode Pendidikan (Jakarta: Pustaka Pelajar, 1999), h. 6. 

153  A. Chaedar Alwasilah, Pokoknya Kualitatif Dasar-Dasar Merancang Dan 
Melakukan Penelitian Kualitatif (Jakarta: Dunia Pustaka, 2011), h. 26. 
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rinci. Keempat, pendekatan ini mengidentifikasi permasalahan atau 

memberikan justifikasi terhadap praktik yang sedang berlangsung.154 

Menurut Jane Richie, penelitian kualitatif dimaksudkan sebagai upaya 

menyajikan dunia sosial dan sudut pandangnya dalam bentuk konsep, 

perilaku, persepsi, atau persoalan mengenai individu yang diteliti.155 

Demikian pula, Gorman dan Clayton berpendapat bahwa penelitian 

kualitatif melibatkan pelaporan pentingnya peristiwa-peristiwa yang 

diamati oleh peneliti. Tujuan akhir dari penelitian kualitatif adalah untuk 

memahami pokok bahasan dari sudut pandang peristiwa itu sendiri, dengan 

mempertimbangkan sudut pandang yang melekat di dalamnya.156 

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 dengan tujuan memcoba memahami, menggali pandangan dan 

pengalaman mereka untuk mendapat informasi atau data yang 

diperlukan.157 

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 “penerapan metode qirāʻah dalam pembelajaran bahasa Arab 

siswa MTs Guppi Samata” yang kemudian akan menghasilkan informasi, 

 

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

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

156 Septiawan Santana K, Menulis Ilmiah Metode Penelitian Kualitatif (Jakarta: 
Yayasan Obor Indonesia, 2007), h. 29. 

157 Iskandar, Metodologi Penelitian Kualitatif (Jakarta: Gaung Persada, 2009), h. 11. 
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tanggapan, pendapat, serta data-data yang diperlukan dalam memecahkan 

masalah pada penelitian. 

B. Waktu dan Tempat Penelitian 

Langkah awal yang dilakukan peneliti dalam melakukan penelitian 

meliputi pemilihan lokasi penelitian. Dalam menentukan lokasi penelitian, 

ada tiga unsur penting yang harus diperhatikan ialah lokasi, pelaku, dan 

kegiatan.158 

Waktu penelitian ini dilaksanakan pada bulan Juli tahun ajaran 

2023/2024 di MTs Guppi Samata, Jl. H.M. Yasin Limpo No. 42, Kel. 

Romangpolong, Kec. Somba Opu, Kab. Gowa, Prov. Sulawesi Selatan, Kode 

Pos: 92113. Dengan pertimbangan karena lokasi penelitian sesuai dengan 

judul yang dilakukan oleh peneliti yaitu berada di MTs Guppi Samata. 

Dikarenakan di sekolah tersebut memiliki masalah dalam pembelajaran 

bahasa Arab sehingga peneliti tertarik untuk mengambil lokasi tersebut. 

C. Pendekatan Penelitian 

Pendekatan penelitian mengacu pada upaya metodologis yang 

dilakukan untuk menjalin hubungan dengan subjek yang diselidiki. 

Penelitian ini menggunakan berbagai pendekatan ilmiah yaitu: 

1. Pendekatan Pedagogis digunakan karena relevansi pembahasannya 

dengan manajemen pendidikan melalui penerapan metode qirā’ah 

dalam pengajaran bahasa Arab di MTs Guppi Samata. 

2. Pendekatan Fenomenologis digunakan untuk mengamati fenomena-

fenomena yang muncul selama proses pembelajaran bahasa Arab 

melalui penerapan metode qirā’ah pada pembelajaran Bahasa Arab di 

MTs Guppi Samata. 

 

 

 

 

158  S. Nasution, Metode Penelitian Naturalistik Kualitatif (Bandung: Tarsito, 1996), h. 
43. 
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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.159 

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 MTs Guppi Samata, Kabupaten Gowa 

2) Guru bahasa Arab MTs Guppi Samata, Kabupaten Gowa 

 

b. Objek Penelitian 

Menurut Sugiyono, objek penelitian adalah suatu atribut atau sifat 

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

 

159 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik (Jakarta: 
Rineka Cipta, 2016), h. 26. 
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yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik 

kesimpulan.160 Objek penelitian ini adalah sesuatu yang menjadi perhatian 

atau sasaran dalam suatu penelitian. 

Objek penelitian yang peneliti lakukan yaitu penerapan metode 

qirā’ah dalam pembelajaran bahasa Arab serta melihat kesulitan belajar 

siswa. 

E. Sumber Data 

Untuk mencapai tujuan penelitian, perlu didukung oleh data yang 

akurat agar diperoleh hasil penelitian yang dapat dipercaya. Data diartikan 

sebagai segala informasi yang berkaitan semata-mata dengan uraian suatu 

fakta.161 Jenis data penelitian dalam penelitian ini adalah data kualitatif. Data 

kualitatif disajikan dalam bentuk kalimat dan deskripsi, dan dapat juga 

berupa narasi pendek atau pengalaman individu. Ciri khas data kualitatif 

adalah kemampuannya untuk menjelaskan kasus-kasus tertentu.162  

Menurut Suharsimi Arikunto, sumber data diartikan sebagai subyek tempat 

data dikumpulkan.163 Berdasarkan pengertian tersebut, dapat disimpulkan 

bahwa sumber data mencakup berbagai bentuk informasi yang berkaitan 

dengan dokumen, baik resmi maupun tidak resmi. Sumber data ini dapat 

dikategorikan ke dalam berbagai jenis: 

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 metode qirā’ah yang digunakan 

dalam pembelajaran bahasa Arab di MTs Guppi Samata. 

 

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

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

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

163 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik (Jakarta: 
Rineka Cipta, 2002), h. 172. 
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2. Sumber data sekunder (secondary sources), yaitu data tambahan atau 

pendukung dapat digunakan bila diperlukan. Data ini berfungsi untuk 

mencegah terjadinya informasi tidak valid yang diperoleh dari temuan 

penelitian. Data sekunder dapat diperoleh melalui dokumentasi terkait 

data guru serta dokumentasi penting kegiatan pembelajaran di MTs 

Guppi Samata yang erat kaitannya dengan permasalahan yang diangkat 

dalam penelitian ini. 

 

F. Metode Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data mengacu pada berbagai teknik yang dapat 

digunakan peneliti untuk mengumpulkan data. Istilah “metode” berkaitan 

dengan konsep-konsep abstrak yang tidak dapat diwujudkan dalam bentuk 

nyata, tetapi hanya dapat ditunjukkan melalui penerapannya.164 

Studi penelitian yang kuat dapat dievaluasi berdasarkan hasil-

hasilnya, dan kualitas hasil-hasil tersebut sangat dipengaruhi oleh 

instrumen yang digunakan dan metode pengumpulan data. Sugiyono 

menegaskan, ada dua faktor utama yang mempengaruhi kualitas hasil 

penelitian: kualitas instrumen penelitian dan kualitas proses 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. 

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 

 

164  Suharsimi Arikunto, Manajemen Penelitian (Jakarta: Rineka Cipta, 2007), h. 100. 
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terjadi sebenarnya, memungkinkan peneliti mencatat situasi dan 

pengetahuan yang langsung diperoleh data, dan memungkinkan peneliti 

mampu memahami situasi yang rumit.165 

Observasi adalah metode pengumpulan data yang didalamnya 

mencatat informasi sebagaimana yang telah terlihat selama 

pengamatan.166 Pengamatan harus tajam dan penuh perhatian, fokus pada 

peristiwa, gerakan, atau proses.167  

Observasi penelitian adalah suatu pemeriksaan yang sistematis dan 

terencana yang bertujuan untuk memperoleh data, dengan validitas dan 

reliabilitas yang terkendali.168 Kegiatan observasi memerlukan 

pemeriksaan yang cermat dalam penelitian, baik yang dilakukan secara 

langsung maupun tidak langsung, mengenai subjek penelitian. Observasi 

langsung mengacu pada metode pengumpulan data yang hanya 

mengandalkan penilaian visual tanpa bantuan instrumen standar. 

Observasi digolongkan sebagai teknik pengumpulan data bila memenuhi 

beberapa kriteria: pertama, observasi harus dirancang secara sengaja 

untuk penelitian dan direncanakan secara sistematis, selaras dengan 

tujuan penelitian yang telah ditetapkan. Kedua, observasi harus relevan 

dengan tujuan penelitian. Ketiga, observasi harus dicatat secara sistematis 

dan dikaitkan dengan proposisi umum, bukan sekadar disajikan sebagai 

kumpulan yang menarik. Keempat, pengamatan harus dapat diverifikasi 

dan diperiksa validitas dan reliabilitasnya.169 

 

165 Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, h. 65. 

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

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

168 Alwasilah, Pokoknya Kualitatif Dasar-Dasar Merancang Dan Melakukan Penelitian 
Kualitatif, h. 165. 

169  Moh. Nazir, Metode Penelitian (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011), h. 175. 
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Observasi dilakukan untuk menemukan data dan informasi dari gejala 

atau fenomena secara sistematis dan didasarkan pada tujuan 

penyeledikan yang telah dirumuskan.170 

Dalam penelitian ini observasi partisipatif dibagi menjadi tiga tahap. 

Tahap pertama melibatkan observasi luas untuk memberikan gambaran 

umum tentang konteks fisik dan sosial dalam setting penelitian. Tahap 

kedua terdiri dari observasi terfokus yang bertujuan untuk 

mengidentifikasi kategori informasi yang relevan dengan fokus penelitian. 

Terakhir, tahap ketiga memerlukan pengamatan yang lebih sempit yang 

memilih peristiwa-peristiwa spesifik yang mampu menggambarkan 

perbedaan di antara kategori-kategori yang tercakup dalam fokus 

penelitian. Pada tahap observasi pengumpulan data, peneliti melakukan 

kegiatan untuk memperoleh informasi mengenai Penerapan metode 

qirā’ah dalam pembelajaran bahasa Arab siswa MTs Guppi Samata. 

 

2. Wawancara 

Wawancara sering juga disebut dengan angket verbal. Menurut S. 

Nasution diartikan sebagai suatu bentuk komunikasi atau dialog verbal 

yang menuntut kemampuan responden untuk merumuskan pikiran dan 

perasaannya secara akurat.171 

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data melalui percakapan 

yang dilakukan dengan maksud tertentu, dari dua pihak atau lebih.172 

Wawancara dilakukan secara lisan, dalam pertemuan tatap muka secara 

individual maupun kelompok.173 

 

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

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

172 Farida Nugrahani, Metode Penelitian Kualitatif Dalam Penelitian Pendidikan 
Bahasa (Surakarta: Pustaka Cakra, 2014), h. 124. 

173 Moleong, Metode Penelitian Kualitatif, h. 174. 
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Metode wawancara yang akan digunakan adalah wawancara 

terstruktur yang memerlukan penyusunan instrumen penelitian berupa 

pertanyaan tertulis. Dalam wawancara terstruktur, setiap informan akan 

menerima pertanyaan yang berkaitan dengan fokus penelitian, setelah itu 

peneliti akan mencatat atau mencatat tanggapan masing-masing informan. 

Pendekatan wawancara terstruktur ini akan dilakukan baik kepada guru 

pendidikan bahasa Arab maupun kepada siswa. Model wawancara seperti 

ini memudahkan pengumpulan data yang melibatkan pewawancara secara 

aktif. 

Dalam hal ini wawancara dilakukan agar mendapatkan data mengenai 

Penerapan metode qirā’ah dalam pembelajaran bahasa Arab siswa MTs 

Guppi Samata. 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, beberapa guru dan 

siswa MA Guppi Samata. 

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 

dokumentasi. Sebagian besar data berbentuk surat, catatan harian, arsip 

foto, buku, jurnal, dan sebagainya.174 

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, 

 

174 V. Wiratna Sujarweni, Metodologi Penelitian (Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 
2020), h. 33. 
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manifesto, undang-undang, notulen, blog, halaman web, foto, dan 

lainnya.175 

Metode dokumentasi yaitu metode yang digunakan untuk mencari 

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

notulen rapat dan sebagainya.176 

Dokumentasi merupakan suatu metode yang digunakan dalam 

penelitian dengan mengumpulkan berbagai data dari dokumen-dokumen 

yang ada dalam suatu lembaga yang telah tervalidasi keakuratannya. 

Karena penelitian ini merujuk terhadap dokumen, catatan, laporan pada 

MTs Guppi Samata. 

Sehubungan dengan penelitian ini, dokumen yang diperlukan antara 

lain data yang berkaitan dengan sekolah seperti informasi mengenai visi 

dan misi sekolah, data guru dan siswa, serta sarana dan prasarana yang 

menunjang pelaksanaan pembelajaran di MA Guppi Samata. 

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 

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. 

 

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

176Lexy. Moloeng, Metode Penelitian Kualitatif (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2002), 
h. 135. 
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Instrumen penelitian Instrumen ini berfungsi sebagai alat pengumpul 

data penelitian sekaligus berfungsi sebagai alat ukur untuk menggambarkan 

metodologi yang digunakan dalam suatu penelitian tertentu. Dalam 

penelitian ini, peneliti menggunakan instrumen penelitian sebagai berikut: 

1. Pedoman wawancara dirumuskan berdasarkan topik utama yang akan 

muncul selama proses penelitian. 

2. Kerangka observasi menggunakan serangkaian garis besar umum atau 

poin-poin penting yang akan diamati. Dalam penelitian ini, peneliti 

akan memanfaatkan pengamatan langsung terhadap individu atau 

kelompok. 

3. Chek List dokumen dalam penelitian ini berfungsi untuk melengkapi 

data yang diperoleh dari wawancara dan observasi. Dokumen yang 

relevan dengan penelitian ini meliputi catatan dan gambar atau foto 

yang berkaitan dengan subjek yang diselidiki. 

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.177 

Analisis data pada penelitian kualitatif tidak dimulai ketika 

pengumpulan data telah selesai, tetapi sesungguhnya berlangsung 

sepanjang penelitian dikerjakan.178 

Menurut Miles dan Huberman dalam karyanya Emzir, ada tiga jenis 

kegiatan yang terlibat dalam analisis data kualitatif. Ketiga komponen 

 

177 Sugiyono, Metode Penelitian Kombinasi, (Mix Methods) (Bandung: Alfabeta, 2014), 
h. 335. 

178  Thohirin, Metode Penelitian (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2012), h. 142. 
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tersebut meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan 

kesimpulan.179 

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.180  

Setelah peneliti menetapkan lingkungan sekolah sebagai lokasi 

penyelidikan, proses pengumpulan data dapat disederhanakan. Peneliti 

akan berkonsentrasi pada siswa dengan mengkategorikannya menurut 

berbagai aspek, antara lain gaya belajar, interaksi keluarga, pengaruh 

lingkungan, dan perilaku kelas. Dengan demikian peneliti akan 

memberikan gambaran yang lebih jelas dan mengkerucut mengenai 

penerapan metode qirā’ah dalam pembelajaran bahasa Arab siswa MTs 

Guppi Samata. 

2. Penyajian Data 

Penyajian data mengacu pada kumpulan informasi terstruktur yang 

memungkinkan adanya kemungkinan penarikan kesimpulan dan 

pengambilan keputusan. Data dapat disajikan dalam berbagai format, 

termasuk deskripsi ringkas, bagan, hubungan antar kategori, diagram alur, 

dan representasi serupa.181 Sehingga yang digunakan untuk menyajian 

data dalam penelitian kualitatif yaitu dengan teks yang bersifat naratif. 

Penyajian data dalam penelitian ini merupakan gambaran seluruh 

informasi tentang bagaimana penerapan metode qirā’ah dalam 

pembelajaran bahasa Arab siswa MTs Guppi Samata. 

 

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

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

Setia, 1998), h. 62. 

181 Sugiyono, Metode Penelitian Kombinasi, (Mix Methods), h. 341. 
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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.182 

Langkah ketiga dalam analisis data kualitatif menurut miles dan 

huberman adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Sejak mulanya 

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 peneliti kembali ke lapangan mengumpulkan data, maka 

kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel.183 

Sehingga kesimpulan senantiasa harus diverifikasi selama  penelitian 

berlangsung.184 

I. Pengujian Keabsahan Data 

Data yang akurat dengan tingkat kepercayaan yang tinggi bukan 

semata-mata merupakan hasil ketelitian analisis yang dilakukan peneliti, 

meskipun aspek ini memang memegang peranan yang cukup besar. 

Ketajaman analisis hanya sekedar sebagai faktor pendukung dalam 

pencarian data yang akurat. Untuk mencapai keakuratan tersebut, perlu 

dilakukan serangkaian tahapan pengujian data yang telah ditetapkan 

sebagai proses seleksi akhir untuk menghasilkan temuan baru. Akibatnya, 

 

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

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

184 S. Nasution, Metode Penelitian Nuralistik-Kualitatif (Bandung: Tarsito, 2002), h. 
130. 
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hasil penelitian tidak segera dipublikasikan; sebaliknya, mereka harus 

diperiksa dengan cermat mengenai kebenaran atau validitas data. 

Kebenaran data ditentukan melalui pengujian keakuratan, dengan 

menekankan pentingnya data yang dikumpulkan di lapangan dibandingkan 

sumber lain, seperti sikap atau jumlah informan. Data dianggap valid bila 

ada keselarasan antara laporan peneliti dengan kenyataan sebenarnya yang 

diamati di lapangan. Setiap perbedaan antara klaim peneliti dan situasi 

dunia nyata menyebabkan data menjadi tidak valid. Prinsip ini khususnya 

berlaku dalam 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.185 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 

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 

 

185 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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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: 

a) Membandingkan data hasil observasi dengan data hasil 

wawancara 

b) 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 

PENERAPAN METODE QIRAʻĀH DALAM PEMBELAJARAN 

BAHASA ARAB PADA SISWA KELAS VIII MTs GUPPI 

SAMATA GOWA 

 

A. Penerapan Metode Qirā’ah Dalam Pembelajaran Bahasa Arab 

Pada Siswa Kelas VIII MTs Guppi Samata Gowa 

 Penerapan metode pembelajaran bahasa Arab diserahkan kepada 

guru yang bersangkutan karena guru berperan penting terhadap 

penerapan metode pembelajaran efektif. Pembelajaran efektif adalah 

pembelajaran yang dimulai dari lingkungan belajar yang berpusat pada 

siswa artinya, siswa berperan aktif dalam proses pembelajaran 

sedangkan guru hanya mengarahkan.  

Adapun alasan guru tersebut menerapkan metode qirā’ah, pertama, 
metode qirā’ah secara langsung melatih siswa untuk menguasai 
keterampilan membaca bahasa Arab dengan baik. Kedua, melalui 
membaca, siswa secara tidak langsung akan memperkaya kosakata dan 
memahami struktur kalimat bahasa Arab. ketiga,  metode ini membantu 
siswa untuk memahami isi teks bacaan secara lebih mendalam. Keempat,  
dengan membaca teks, siswa diharapkan dapat mengembangkan minat 
baca dan menikmati pembelajaran bahasa Arab. 186 

Menerapkan metode qirā’ah dalam pembelajaran bahasa Arab 
melibatkan beberapa tahapan khusus yaitu guru memilih teks yang 
sesuai dengan tingkat kemampuan siswa dan relevan dengan konteks 
pembelajaran. Mengajarkan siswa untuk menganalisis struktur dan gaya 
bahasa dalam teks. Kemudian siswa melakukan refleksi tentang 
pembelajaran yang telah dilakukan, baik secara tertulis maupun lisan. 187 

Materi metode qirā’ah mengenai wacana kegiatanku sehari-hari 

اليومية)  ,dengan menggunakan teks bacaan. Menurut pak Sudarman (اعمالي 

 

186 Sudarman, Guru Bahasa Arab di MTs Guppi Samata, Wawancara, Samata 07 Juni 
2024 

187 Sudarman, Guru Bahasa Arab di MTs Guppi Samata, Wawancara, Samata 07 Juni 
2024 



85 
 

 
 

Ada beberapa hal yang harus dipertimbangkan seorang guru dalam 

menggunakan suatu metode pembelajaran, sebagaimana yang 

diungkapkan dalam wawancara yaitu: 

1. Persiapan Pembelajaran 

Persiapan yang dilakukan guru dalam melaksanakan 
pembelajaran yaitu guru menentukan tujuan pembelajaran, memilih 
materi bacaan yang sesuai dengan tingkat kemampuan siswa dan 
harus mempersiapkan langkah-langkah pembelajaran yang akan di 
sampaikan kepada siswa agar mudah diterima dan mencapai tujuan 
pembelajaran. Berdasarkan RPP, seorang guru diharapkan bisa 
menerapkan pembelajaran secara terprogram dan tersistem, tidaklah 
pembelajaran dapat berhasil jika media pembelajaran tidak siap dan 
tidak lengkap. Guru terlebih dahulu mempersiapkan media 
pembelajaran sebelum pembelajaran dimulai seperti buku-buku yang 
mendukung, dll. Oleh karena itu dengan persiapan yang matang maka 
tujuan dan target pembelajaran dapat tercapai dengan maksimal.188  

 
Berdasarkan wawancara di atas, bahwa guru bahasa Arab 

sebaiknya lebih memperhatikan persiapan ketika melaksanakan suatu 

proses pembelajaran di kelas, disebabkan ketika suatu persiapan tidak 

mendukung dalam proses pembelajaran maka proses pembelajaran 

tidak berjalan dengan efektif dan efisien. Hal ini sesuai dengan 

kesiapan materi, dan kesiapan belajar yang diberikan kepada siswa. 

Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam pembelajaran bahasa 

Arab di MTs Guppi Samata, sebagaimana yang dikutip dari hasil 

wawancara guru bahasa Arab menyatakan: 

Pembelajaran bahasa Arab bertujuan agar siswa mengetahui 
pengenalan dan pemahaman bahasa Arab melalui bimbingan 
pembelajaran, dan latihan yang sistematis.189 

Berdasarkan hasil wawancara di atas sangat jelas bahwa proses 

persiapan pembelajaran di kelas harus dipersiapkan secara sistematis 

agar dalam proses pembelajaran tujuan dan target pembelajaran 
 

188 Sudarman, Guru Bahasa Arab di MTs Guppi Samata, Wawancara, Samata 07 Juni 
2024 

189 Sri Hendrayani, Guru Bahasa Arab di MTs Guppi Samata, Wawancara, Samata 04 
Juni 2024. 
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dapat dicapai sesuai dengan ketentuan. Terkait dengan persiapan 

pembelajaran hal ini ditegaskan oleh Dedi Mulyasana, bahwasanya 

proses pembelajaran ialah keseluruhan kegiatan yang dirancang 

untuk membelajarkan siswa. Namun pada persiapan pembelajaran ini 

hanya secara interaktif dan motivasi. Sehingga dengan pandangan dari 

Dedi Mulyasana mengatakan, proses pembelajaran diselenggarakan 

secara interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, memotivasi 

siswa untuk partisipasi aktif sesuai dengan bakat, minat, dan 

perkembangan fisik serta fisiologis siswa.190 Persiapan pembelajaran 

interaktif bertujuan untuk meningkatkan motivasi siswa dengan 

melibatkan mereka secara aktif dalam proses belajar. Metode ini 

mencakup diskusi, tanya jawab, dan kegiatan kelompok yang 

membuat pembelajaran lebih menarik dan menyenangkan. Sehingga 

dengan menciptakan lingkungan belajar yang kondusif, siswa merasa 

lebih termotivasi untuk berpartisipasi aktif, maka dapat mencapai 

hasil belajar yang lebih baik. 

Sebagaimana paparan data dalam hasil observasi proses 

pembelajaran, guru menggunakan pendekatan saintifik untuk 

meningkatkan keterlibatan dan pemahaman siswa.191 Pendekatan ini 

meliputi lima langkah yaitu: 

1) Mengamati yaitu siswa diarahkan untuk mengamati fenomena 

atau objek yang relevan dengan materi pelajaran 

2) Menanya yaitu siswa dimotivasi untuk mengajukan pertanyaan 

berdasarkan pengamatan mereka 

3) Mencoba/mengumpulkan informasi ialah siswa mengumpulkan 

informasi lebih lanjut dari materi pelajaran tersebut 

 

190 Dedi Mulyasana, Pendidikan Bermutu Dan Berdaya Saing (Bandung: PT. Remaja 
Rosdakarya, 2012), h. 155. 

191   Observasi Bahasa Arab di MTs Guppi Samata, 04 Juni 2024 
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4) Menalar/mengolah informasi ialah siswa menganalisis informasi 

yang telah dikumpulkan 

5) Mengkomunikasikan ialah siswa menyampaikan hasil analisis 

dan kesimpulan mereka kepada teman-teman sekelas. 

Pendekatan saintifik merupakan model pembelajaran yang 

diterapkan oleh guru pada kurikulum 2013 dengan menggunakan 

metode ilmiah dalam kegiatan pembelajarannya.192 

Proses pembelajaran bahasa Arab guru tersebut menggunakan 
pendekatan yang berpusat pada siswa atau (student centered 
approach) ini, bertujuan supaya siswa nantinya mampu memiliki 
kapabilitas dalam berpikir (thinking skill) kritis, ilmiah, dan analitis. 
Dalam model ini, dirancang agar siswa diberikan ruang untuk 
bereksplorasi terhadap materi pembelajaran. Mereka pun secara aktif 
dapat membangun konsep, prinsip serta hukum dengan melalui 
kegiatan 5M, yaitu mengamati, menanya, mengajukan (hipotesis), 
menghimpun data dengan beberapa cara dan teknik, menganalisa, 
serta membuat kesimpulan dan mengomunikasikan konsep atau 
prinsip yang telah ditemukan.193 Sebelum memulai pembelajaran guru 
tersebut memperkenalkan mengenai huruf hijaiyah kepada siswa agar 
ketika proses pembelajaran berjalan dengan efektif dan efisien. 

 
Berdasarkan paparan wawancara di atas, dapat disimpulkan 

bahwa pembelajaran yang berlangsung di MTs Guppi Samata dapat 

memudahkan siswa dalam pengenalan serta pemahaman huruf 

hijaiyah, kata-kata sederhana kemudian membaca kalimat yang lebih 

kompleks pada materi qirā’ah bahasa Arab tersebut. Metode ini juga 

melibatkan guru dalam memberikan perhatian khusus kepada siswa 

yang belum mengenal huruf hijaiyah sehingga siswa tersebut dapat 

belajar bahasa Arab dengan baik. 

 

 

 
192 Suja I. Wayan, “Pendekatan Saintifik Dalam Pembelajaran,” Lembaga 

Pengembangan Pembelajaran Dan Penjaminan Mutu (Lpppm) Universitas Pendidikan Ganesha 
06, no. 01 (2019): h. 5-10. 

193 Sudarman, Guru Bahasa Arab di MTs Guppi Samata, Wawancara, Samata 07 Juni 
2024 
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2. Pelaksanaan Pembelajaran 

Adapun dokumen RPP pembelajaran bahasa Arab di MTs Guppi 

Samata terdiri dari kegiatan awal, kegiatan inti dan kegiatan akhir. 

A. Kegiatan Awal 

Guru menanyakan materi sebelumnya untuk mengoreksi 
sampai mana pemahaman dan daya ingat siswa tentang materi 
pelajaran bahasa Arab yang sudah disampaikan oleh guru. 
Informasi ini tidak hanya berguna bagi siswa tapi juga berguna bagi 
guru.194 

Kegiataan awal dalam penerapan metode qirā’ah dalam 
pembelajaran bahasa Arab meliputi beberapa langkah, Pertama, 
Guru memperkenalkan teks bacaan dengan menjelaskan tujuan 
pembelajaran dan memberikan motivasi kepada siswa. Kedua, Guru 
membacakan teks kemudian meminta siswa untuk menirukannya. 
Ketiga, guru merangkum materi yang telah dipelajari dan 
memberikan umpan balik kepada siswa. Kegiatan ini bertujuan 
untuk membangun qirā’ah siswa dengan baik dalam belajar bahasa 
Arab.195 

 
Menurut Majid, pelaksanaan pembelajaran merupakan 

kegiatan proses belajar-mengajar sebagai unsur inti dari aktivitas 

pembelajaran yang dalam pelaksanaannya disesuaikan dengan 

rambu-rambu yang telah disusun dalam perencanaan 

sebelumnya.196 

 
Berdasarkan paparan wawancara peneliti lakukan pada 

kegiatan awal guru mengajak siswa membaca buku tentang materi 

pelajaran, kemudian guru meminta siswa secara berpasangan 

berdiskusi tentang materi yang telah dipelajari serta guru memberi 

kesempatan buat siswa untuk menuliskan pertanyaan yang 

terlintas setelah membaca materi yang diajarkan. 

 

194 Sudarman, Guru Bahasa Arab di MTs Guppi Samata, Wawancara, Samata 07 Juni 
2024 

195 Sudarman, Guru Bahasa Arab di MTs Guppi Samata, Wawancara, Samata 07 Juni 
2024 

196 Abdul Majid, Strategi Pembelajaran (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2014), h. 
129. 
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B. Kegiatan Inti 

Kegiatan inti dalam pembelajaran memegang peranan penting 
untuk mencapai suatu tujuan pembelajaran. Guru menuliskan 
materi di atas papan tulis kemudian siswa mencatatnya. Setelah 
semua siswa mencatat pembelajaran yang dituliskan oleh guru di 
papan tulis, kemudian guru membacakan teks bacaan terlebih 
dahulu kemudian meminta siswa menirukannya.197 

 
Berdasarkan hasil observasi peneliti mengetahui bahwa 

materi pembelajaran bahasa Arab di MTs Guppi Samata merujuk 

pada buku Kementerian Agama Republik Indonesia. Adapun materi 

yang diberikan kepada siswa ialah ( اليومية  atau wacana ( اعماليَ

kegiatanku sehari-hari. kemudian guru tersebut membacakan lalu 

siswa tersebut menirukan bacaan dari guru. Setelah membaca, guru 

tersebut memberikan tugas berupa mengisi tabel dengan 

memberikan makna. pada kegiatan inti, guru meminta siswa untuk 

menyimak materi, menanyakan materi, menentukan tema pokok 

serta menyimpulkan materi tersebut. Sebaiknya guru perlu 

memfasilitasi media pembelajaran yang mendukung untuk diamati 

dengan cara melihat, membaca, menyimak, dan mendengar. Dengan 

adanya media pembelajaran yang mendukung kegiatan menyimak 

akan membantu siswa menemukan sendiri fakta, konsep, prinsip, 

proses atau prosedur terkait kompetensi yang sedang dipelajari. 

Langkah-langkah metode qirā’ah dalam pembelajaran bahasa 

Arab sebagai berikut: 

a) Perkenalan kosakata 

Guru memperkenalkan kosakata baru melalui gambar atau 

konteks kalimat. Kemudian siswa secara aktif mengulang 

kosakata baru baik secara individu maupun kelompok. 

 

 

197 Sudarman, Guru Bahasa Arab di MTs Guppi Samata, Wawancara, Samata 07 Juni 
2024 
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b) Pengenalan struktur kalimat 

Guru menganalisis struktur kalimat sederhana, mulai dari 

subjek, predikat, hingga objek. Kemudian siswa dilatih untuk 

membentuk kalimat sederhana menggunakan kosakata yang 

telah dipelajari. 

c) Membaca teks sederhana 

Guru membacakan teks secara perlahan dan jelas, diikuti oleh 

siswa. Kemudian siswa secara bergantian membaca teks 

tersebut. 

d) Memahami isi teks 

Guru mengajukan pertanyaan tentang isi teks untuk menguji 

pemahaman siswa. Sehingga siswa diarahkan untuk berdiskusi 

tentang isi teks dalam kelompo, kemudian siswa dilatih untuk 

merangkum isi teks dengan kata-kata sendiri. 

 

Adapun teori menurut Rusman menyatakan pelaksanaan 

kegiatan inti dimaksudkan untuk mencapai kompetensi dasar dan 

tujuan pembelajaran yang dilakukan dengan menggunakan metode, 

media, dan strategi yang disesuaikan dengan karakteristik siswa dan 

mata pelajaran.198 Maka sebaiknya guru perlu memfasilitasi media 

pembelajaran yang mendukung agar proses kegiatan pembelajaran 

dapat berjalan sesuai dengan tujuan yang dicapai. 

C. Kegiatan Akhir 

Guru membahas kembali secara singkat materi dari awal 
hingga akhir pertemuan pada hari tersebut dan memberikan pula 
motivasi kepada siswa agar terus belajar hingga sukses. Analisis ini 
menjelaskan bahwa guru membuat rangkuman dengan bahasa 
pelajar dan memberikan motivasi tersebut akan menjadikan siswa 
semangat dalam mempelajari bahasa Arab.199  

 

198 Rusman, Model-Model Pembelajaran Mengembangkan Profesionalisme Guru 
(Bandung: CV Alfabeta, 2012), h. 12. 

199 Sudarman, Guru Bahasa Arab di MTs Guppi Samata, Observasi, Samata 07 Juni 
2024 
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Pelaksanaan kegiatan akhir pembelajaran bahasa Arab 

melibatkan beberapa langkah, pertama, guru mengevaluasi 

terhadap kemampuan membaca siswa dan memberikan umpan 

balik, termasuk mencatat kesalahan yang perlu diperbaiki kedua, 

siswa menyampaikan pemahaman mereka mengenai teks yang 

telah dibaca agar guru tersebut mengetahui tingkat kemampuan 

siswanya. 

Menurut permendikbud No. 22 tahun 2016 adalah guru 

bersama-sama dengan siswa baik secara individual maupun 

kelompok melakukan refleksi untuk mengevaluasi seluruh 

rangkaian aktivitas pembelajaran dan hasil-hasil yang diperoleh 

untuk selanjutnya secara bersama menemukan manfaat secara 

langsung maupun tidak langsung dari hasil pembelajaran yang 

telah berlangsung melakukan kegiatan tindak lanjut dalam bentuk 

pemberian tugas baik individual, maupun kelompok dan 

menginformasikan rencana kegiatan pembelajaran untuk 

pertemuan berikutnya.200 

Berdasarkan hasil observasi peneliti lakukan, kegiatan akhir 

siswa diarahkan guru untuk membuat rangkuman/kesimpulan dari 

materi yang telah diajarkan sehingga guru tersebut bisa melakukan 

kegiatan belajar untuk selanjutnya. 

Demikian observasi peneliti dapat disimpulkan bahwa 

pelaksanaan pembelajaran adalah proses yang didalamnya 

terdapat interaksi antara guru dan siswa dan komunikasi timbal 

balik yang berlangsung dalam suasana edukatif saat melaksanakan 

penerapan metode qirā’ah, Pelaksanaan pembelajaran terdapat dua 

komponen yang tak dapat dipisahkan, yaitu guru dan siswa, serta 

 

200 “Permendikbud Tentang Standar Proses Pendidikan Dasar Dan Menengah,” no. 
22 (2016), h. 5. 
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Pelaksanaan pembelajaran terdiri dari kegiatan awal, kegiatan inti, 

dan kegiatan akhir. 

3. Evaluasi Pembelajaran 

Berdasarkan hasil observasi peneliti yaitu setelah proses 

pembelajaran bahasa Arab selesai guru tersebut memberikan siswa 

tugas secara berkelompok mengenai materi yang telah diajarkan pada 

hari tersebut. 

Dalam proses pembelajaran untuk mengetahui kegiatan belajar 

mengajar itu berhasil atau tidaknya maka perlu dilakukan yang 

namanya evaluasi. Evaluasi dilakukan untuk mengetahui sejauh mana 

keberhasilan siswa dalam mencapai tujuan pembelajaran serta minat 

siswa terhadap pembelajaran bahasa Arab. Adapun dikutip oleh 

Kadek Ayu Astiti, bahwa evaluasi merupakan kegiatan identifikasi 

untuk melihat apakah suatu program yang telah direncanakan telah 

tercapai atau belum, serta dapat digunakan untuk melihat tingkat 

efisiensi pelaksanaannya.201 Sebagaimana wawancara peneliti kepada 

pak Sudarman selaku guru bahasa Arab, beliau mengatakan: 

Evaluasi juga menjadi salah satu cara atau strategi saya dalam 
meningkatkan minat siswa. Hal ini saya lakukan untuk 
mengetahui sejauh mana keberhasilan siswa dalam mencapai 
tujuan pembelajaran dan minat siswa terhadap pembelajaran 
bahasa Arab.202 
 
Dalam wawancara yang sama guru bahasa Arab menambahkan 

keterangan sebagai berikut: 

Dengan melakukan evaluasi saya dapat mengetahui tingkat 
penguasaan siswa terhadap materi yang saya berikan serta 
seperti apa minat dan sikap siswa terhadap strategi saya dalam 
melakukan pembelajaran. Jika ada yang tidak sesuai dengan 
karakteristik siswa, maka saya akan memilih strategi lain yang 

 

201 Kadek Ayu Astiti, Evaluasi Pembelajaran (Yogyakarta: CV. Andi Offset, 2017), h. 2. 

202 Sudarman, Guru Bahasa Arab di MTs Guppi Samata, Wawancara, Samata 07 Juni 
2024. 
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sesuai dengan karakteristik siswa agar mereka merasa nyaman 
saat kegiatan belajar mengajar dilakukan.203 
 

Untuk mengetahui kelebihan dan kekurangan siswa terhadap 

kegiatan pembelajaran guru bahasa Arab melakukan beberapa 

evaluasi pembelajaran. Evaluasi pembelajaran ini yang nantinya akan 

menjadi penilaian bagi guru bahasa Arab untuk memperbaiki 

strateginya dalam melakukan pembelajaran, agar lebih baik lagi 

sehingga tujuan pembelajaran dapat tercapai. Sebagaimana 

wawancara yang dilakukan kepada pak Sudarman, beliau 

mengatakan: 

Agar saya dapat mengetahui strategi pembelajaran yang saya 
gunakan efektif atau tidak maka penting bagi saya melakukan 
evaluasi. Evaluasi yang biasa saya lakukan dengan memberi kuis 
berupa pertanyaan, dan memberikan tugas kelompok. Jika 
pertanyaan dan tugas yang diberikan dapat dikerjakan dengan 
baik oleh siswa maka saya berikan hadiah berupa nilai 
tambahan.204 
 

Berdasarkan hasil observasi peneliti melihat guru bahasa Arab 

melakukan evaluasi untuk mengetahui apakah strategi yang 

dilakukannya efektif atau tidak. Evaluasi yang biasa dilakukan oleh 

guru bahasa Arab MTs yaitu dengan memberikan kuis berupa 

pertanyaan, memberikan tugas kelompok. Evaluasi pembelajaran ini 

yang nantinya akan menjadi penilaian bagi guru bahasa Arab untuk 

memperbaiki strateginya dalam melakukan pembelajaran agar lebih 

baik lagi sehingga tujuan pembelajaran dapat tercapai. 

Keterangan utama dari seluruh data yang ada pada hasil 

penelitian tentang penerapan metode qirā’ah ini di sekolah tersebut 

telah diterapkan adanya RPPnya pada persiapan pembelajarannya 

 

203 Sudarman, Guru Bahasa Arab di MTs Guppi Samata, Wawancara, Samata 07 Juni 
2024. 

204 Sudarman, Guru Bahasa Arab di MTs Guppi Samata, Wawancara, Samata 07 Juni 
2024. 
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melalui wawancara dengan guru bidang studi bahasa Arab yaitu pak 

Sudarman. Persiapan pembelajarannya guru menggunakan 

pendekatan saintifik untuk meningkatkan keterlibatan dan 

pemahaman siswa. Adapun pelaksanaan pembelajaran ada kegiatan 

awal dalam penerapan metode qirā’ah meliputi beberapa langkah, 

pertama, guru menjelaskan tujuan pembelajaran dan memberikan 

motivasi. Kedua, guru membacakan teks kemudian siswa 

menirukannya. Ketiga, guru meringkas materi dan memberikan 

interaksi kepada siswa. Kegiatan inti dalam metode qirā’ah 

pembelajaran bahasa Arab memiliki 4 langkah yaitu perkenalan 

kosakata, pengenalan struktur kalimat, membaca teks sederhana dan 

memahami teks. Kegiatan akhir pada pembelajaran bahasa Arab ialah 

guru mengevaluasi materi pembelajaran tersebut. Kemudian terakhir 

ialah evaluasi pembelajaran yang dilakukan untuk mengetahui tingkat 

penguasaan siswa terhadap materi pembelajaran. 

B. Faktor Penghambat Penerapan Metode Qirā’ah Dalam 

Pembelajaran Bahasa Arab Siswa Kelas VIII MTs Guppi Samata 

Gowa 

Sebagaimana wawancara kepada pak sudarman, beliau 

mengatakan faktor yang menghambat keberhasilan penerapan metode 

qirā’ah dalam pembelajaran bahasa Arab, antara lain. 

1) Latar belakang siswa di MTs Guppi tidak semuanya dari alumni 
Madrasah Ibtidaiyah, yang mana sudah mempunyai bekal dalam 
membaca teks Arab. Tapi banyak siswa dari alumni SD baik 
swasta maupun negeri yang mana mereka baru mengenal bahasa 
Arab sehingga membacanya pun masih kesulitan. 

2) Adanya siswa yang belum mampu membaca Al-Qur’an dan 
bahkan ada siswa yang belum mengenal huruf-huruf hijaiyah 
sehingga menyulitkan siswa berbahasa Arab dengan benar dan 
lancar, karena sebagaimana diketahui bahwa kalimat-kalimat 
dalam bahasa Arab adalah huruf hijaiyah itu sendiri. 

3) Minat siswa yang kurang terhadap mata pelajaran bahasa Arab, 
minat siswa berpengaruh pada proses pembelajaran. Sehingga 
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bila siswa mempunyai minat yang tinggi pada suatu pelajaran 
maka dapat tercapai tujuan pembelajarannya. 

4) Faktor lingkungan ada 2 yaitu positif dan negatif. Sebab faktor 
lingkungan sekarang menggunakan sosial media dan tergantung 
dari siswanya menggunakan dalam hal positif untuk belajar atau 
menggunakan dalam hal negatif yaitu bermain games. 205 
 

Dalam wawancara dengan guru tersebut menambahkan 

keterangan sebagai berikut: 

Faktor fisiologis dalam pembelajaran bahasa Arab ialah siswa 
mengalami kesulitan membaca dan memahami huruf hijaiyyah, 
terutama bagi siswa dari sekolah umum, adapun faktor intelektual 
yaitu rendahnya pemahaman bahasa Arab seperti kosakata 
bahasa Arab, sebab tiap individu memiliki kecerdasan yang 
berbeda-beda, faktor lingkungan di sekolah tersebut ialah 
kurangnya dukungan sarana dan prasarana misalnya infokus, 
serta faktor psikologis ialah motivasi belajar yang rendah dan 
kurangnya semangat siswa dalam mengikuti pembelajaran. 206 
Adapun durasi pembelajaran dapat mempengaruhi fokus guru 
dalam mengajar misalnya pembelajaran yang terlalu panjang 
dapat mengurangi konsentrasi dan efektivitas pengajaran. 207 

Kesulitan dalam menyesuaikan tingkat pemahaman siswa pada 
saat pemilihan teks yang tepat, kemudian metode pengajaran 
yang beradaptasi serta membangun minat siswa. 208 
 
Ketika wawancara dengan kepala sekolah, beliau mengatakan 

bahwa salah satu faktor yang menghambat pembelajaran ialah fasilitas 
di sekolah tersebut kurang memadai untuk melaksanakan 
pembelajaran misalnya media teknologi yang dapat meningkatkan 
motivasi siswa saat pembelajaran berlangsung.209 

Saat wawancara dengan salah satu siswa, mereka mengatakan 
bahwasanya mereka jenuh ketika metode pembelajarannya hanya 

 

205 Sudarman, Guru Bahasa Arab di MTs Guppi Samata, Wawancara, Samata 07 Juni 
2024. 

206 Sudarman, Guru Bahasa Arab di MTs Guppi Samata, Wawancara, Samata 07 Juni 
2024. 

207 Sudarman, Guru Bahasa Arab di MTs Guppi Samata, Wawancara, Samata 07 Juni 
2024 

208 Sudarman, Guru Bahasa Arab di MTs Guppi Samata, Wawancara, Samata 07 Juni 
2024 

209 Rismarini, kepala madrasah di MTs Guppi Samata, Wawancara, Samata 08 Juni 
2024 
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menggunakan metode ceramah, tetapi mereka mengatakan lebih 
termotivasi jika guru tersebut membuat sebuah quis saat proses 
pembelajaran.210 

 
Adapun faktor instrumental ialah perangkat belajar yang dapat 

digolongkan menjadi dua macam, pertama, hardware misalnya alat-alat 

belajar, fasilitas belajar, dan lain sebagainya. Kedua, software seperti 

kurikulum sekolah, peraturan sekolah, dan lain sebagainya.211 

Berdasarkan hasil wawancara di atas, dapat disimpulkan bahwa 

faktor penghambat penerapan metode qirā’ah dalam pembelajaran bahasa 

Arab Siswa MTs Guppi Samata perlu dikombinasikan dengan metode lain, 

agar pembelajaran bahasa Arab efektif dan efisien. Dengan adanya faktor 

penghambat, maka guru berusaha mengatasi faktor penghambat tersebut, 

sehingga pelaksanaan metode qirā’ah dalam pembelajaran bahasa Arab di 

MTs Guppi Samata dapat berjalan dengan baik. 

Kesimpulan dari faktor penghambat penerapan metode qirā’ah 

dalam pembelajaran bahasa Arab yaitu latar belakang siswa yang berbeda 

misalnya tidak semua alumni Madrasah Ibtidaiyah, adanya siswa yang 

belum mampu membaca Al-qur’an, minat siswa yang kurang terhadap 

pelajaran bahasa Arab serta faktor lingkungan sekolah. 

C. Solusi Mengatasi Penghambat Dalam Pembelajaran Bahasa Arab 

Dalam hasil wawancara peneliti, guru tersebut mengatakan bahwa 
dapat membimbing siswa yang kesulitan dalam qirā’ah bahasa Arab 
melalui beberapa cara, pertama, melibatkan siswa dalam membaca 
bersama di kelas, sehingga mereka dapat meniru dan memperbaiki 
bacaan mereka dengan bimbingan langsung dari guru. kedua, 
mengarahkan siswa untuk menghafal kata-kata baru setiap hari. 
ketiga, memberikan umpan balik segera saat siswa membaca, 
sehingga mereka dapat memperbaiki kesalahan dalam pelafalan. 

 

210 Siswa di MTs Guppi Samata, Wawancara, Samata 08 Juni 2024 

211 Parni, “Faktor Internal Dan Eksternal Pembelajaran,” Tarbiya Islamica 5, no. 1 
(2017),  h. 26. 
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Maka dengan cara ini, guru dapat membantu siswa mengatasi 
kesulitan dalam pembelajaran qirā’ah secara baik. 212 
 
Maka, wawancara yang sama, guru tersebut menambahkan 

keterangan sebagai berikut: 

Untuk mengatasi rasa takut siswa saat membaca, guru menerapkan 
strategi yaitu memberikan pujian dan dukungan positif kepada siswa 
untuk meningkatkan rasa percaya diri mereka. 213 
 
Ada beberapa solusi mengatasi penghambat dalam pembelajaran 

bahasa Arab yaitu pada faktor fisiologis, intelektual, lingkungan, dan 

psikologis sebagai berikut: 

A. Faktor Fisiologis 

Adapun solusi dari faktor fisiologis dari hasil wawancara peneliti 
pada penerapan metode qirā’ah dalam pembelajaran bahasa Arab ialah:  

1) Adanya perhatian khusus kepada siswa yang belum mengenal 
huruf-huruf Hijaiyyah, atau guru harus membentuk kelompok 
khusus dalam belajar huruf Hijaiyyah (Tahsinul Qirā’ah). 

2) Seorang guru harus membiasakan bercakap menggunakan bahasa 
Arab baik di dalam kelas maupun di luar kelas agar siswa terbiasa 
mendengar perkataan-perkataan bahasa Arab. 

3) Sebaiknya guru menggunakan pendekatan yang sesuai dengan 
kondisi siswa di dalam kelas, Agar pembelajaran bahasa Arab 
berjalan dengan baik. 

4) Seharusnya di Madrasah menggunakan media pembelajaran agar 
siswa lebih mudah saat menerima materi. 214 
 

Maka sebaiknya tiap siswa diberikan bimbingan terhadap metode 

qirā’ah dalam proses pembelajaran bahasa Arab. karena faktor 

fisiologis itu berada pada diri tiap siswa tersebut. 

 

 

212 Sudarman, Guru Bahasa Arab di MTs Guppi Samata, Wawancara, Samata 07 Juni 
2024. 

213 Sudarman, Guru Bahasa Arab di MTs Guppi Samata, Wawancara, Samata 07 Juni 
2024. 

214 Sudarman, Guru Bahasa Arab di MTs Guppi Samata, Wawancara, Samata 07 Juni 
2024. 
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B.  Faktor Intelektual 

Adapun hasil wawancara peneliti mengenai solusi untuk 
mengatasi kesulitan belajar bahasa arab oleh faktor intelektual siswa 
dapat dilakukan dengan  cara berikut. 

a) Fokus Pada Pemahaman 
Selain melatih kefasihan membaca, guru harus lebih 

menekankan pada pemahaman makna teks. Menggunakan berbagai 
metode seperti tanya jawab, diskusi, dan penugasan untuk 
memastikan siswa telah faham. 

b) Variasikan Materi 
Yaitu jangan hanya terpaku pada teks-teks keagamaan, 

melainkan menggunakan teks-teks yang relevan dengan kehidupan 
sehari-hari siswa seperti cerita pendek, berita dan lain sebagainya. 

c) Memberikan Umpan Balik Yang Kontruktif 
Yaitu memberikan apresiasi dan koreksi yang jelas kepada 

siswa agar mereka lebih termotivasi dan memperbaiki kesalahan. 215 

 

Setiap anak memiliki setiap momen yang bertahap untuk 

sekarang ini yang nantinya dapat berkembang melalui kegiatan-

kegiatan terutama melalui pendidikan. Kecerdasan intelektual anak 

didasarkan pada asumsi bahwa kemampuan intelektual merupakan 

sesuatu yang fundamental dan yang membimbing tingkah laku anak. 

Dengan kecerdasan intelektual yang dimiliki oleh anak, maka akan 

dipandang sebagai individu yang secara aktif membangun 

pengetahuan mereka tentang dunia dengan sendirinya.216 

Berdasarkan hasil wawancara tersebut yang dilakukan oleh guru 

untuk menanggulangi kerumitan siswa, yaitu menyampaikan 

perhatian kepada siswa yang mengalami kesulitan dalam belajar, 

menggunakan media pembelajaran, memberikan tugas dan latihan 

agar siswa mau belajar secara mandiri, mengarahkan siswa belajar 

dalam kelompok, menggunakan model pembelajaran. 

 

215 Sudarman, Guru Bahasa Arab di MTs Guppi Samata, Wawancara, Samata 07 Juni 
2024. 

216 Nefri Anra, Perkembangan Peserta Didik (Sleman: Deepublish, 2020), h. 23. 
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C.  Faktor Lingkungan 

Adapun hasil wawancara dengan guru tersebut mengatakan bahwa 
faktor yang dapat menghambat belajar siswa bukan hanya kondisi dan 
lingkungan belajar tetapi juga faktor internal siswa itu sendiri. Faktor 
belajar internal merupakan faktor yang berasal dari dalam diri siswa itu 
sendiri, meliputi kondisi biologis, fisiologis, dan psikologis siswa, mulai 
dari minat, bakat, kecerdasan hingga motivasi belajar, praktik siswa. 
Hambatan dalam belajar yang berasal dari siswa itu sendiri memang 
sulit untuk diatasi, karena yang mampu mengubahnya hanyalah siswa 
itu sendiri. Maka ciri-ciri siswa yang mengalami kesulitan belajar dapat 
diungkapkan dari beberapa ciri berupa kebiasaan dalam kehidupan 
sehari-hari, tuturan dan bahasa serta kemampuan intelektual dan 
prestasi sekolah. Artinya kecenderungan seorang siswa mengalami 
kesulitan belajar dilihat dari keterampilan berpikir kognitif, sikap 
sehari-hari di sekolah dan keterampilan atau perilaku ketika mengikuti 
kegiatan pembelajaran, praktek dan belajar. 217 

 

Faktor eksternal, yaitu faktor yang berasal dari luar diri siswa, yakni 

kondisi lingkungan di sekitar siswa. Yaitu lingkungan nonsosial, meliputi 

gedung sekolah, tempat tinggal siswa, alat-alat belajar, dan waktu belajar 

yang digunakan siswa dapat menentukan tingkat keberhasilan belajar 

siswa.218 

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa 

bukan hanya faktor lingkungan yang dapat mempengaruhi tetapi juga 

faktor internal individu siswa, sebab dengan faktor intelektual yang baik 

maka faktor lingkungan individu tersebut akan baik. Adapun mengatasi 

faktor lingkungan dalam pembelajaran bahasa Arab dapat dilakukan 

melalui pendekatan, pertama, metode pembelajaran kolaborasi yaitu 

mendorong kerja kelompok untuk meningkatkan keterlibatan. Kedua, 

sumber belajar beragam ialah menyediakan buku yang mendukung 

pembelajaran bahasa Arab. 

 

217 Sudarman, Guru Bahasa Arab di MTs Guppi Samata, Wawancara, Samata 07 Juni 
2024. 

218 Abdurrakhman, “Pengaruh Kemampuan, Motivasi Belajar, Dan Lingkungan 
Sekolah Terhadap Prestasi Belajar Siswa SMPN Banjarmasin,” Jurnal Aplikasi Pelayaran Dan 
Kepelabuhanan 11, no. 2 (2021), h. 114-123. 
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D.  Faktor Psikologis 

Berdasarkan hasil wawancara peneliti, guru menyatakan 
bahwasanya motivasi belajar dapat diamati pada minat dan perhatian 
siswa terhadap pelajaran, semangat dan rasa percaya diri dalam 
menyelesaikan tugas belajar, tanggung jawab siswa dalam 
melaksanakan tugas belajar, reaksi ekspresif terhadap rangsangan yang 
diberikan guru, dan emosi siswa. kegembiraan dan kepuasan dalam 
melaksanakan tugas belajar. Setiap perubahan selalu didorong oleh 
motivasi. 219 

 
Adapun wawancara tambahan yaitu solusi dalam mengatasi faktor 

psikologis dalam pembelajaran bahasa Arab qirā’ah ialah pendekatan 
motivasi intrinsik artinya menggunakan teknik pengajaran yang 
menarik untuk meningkatkan minat siswa terhadap bahasa Arab. 
penggunaan metode aktif seperti mengintegrasikan permainan dan 
aktivitas interaktif untuk mengurangi kecemasan. Serta memberikan 
pujian dan umpan balik konstruktif untuk meningkatkan kepercayaan 
siswa. 220 

Cara dalam menilai perkembangan siswa dalam mempelajari 
qirā’ah metode yang dapat digunakan ialah melakukan penilaian 
formatif, observasi kelas, umpan balik siswa serta teks akhir. 
Pengembangan lebih lanjut metode qirā’ah ini meliputi keterlibatan 
siswa serta penyediaan materi variatif.221 

 
Motivasi belajar sangatlah penting karena orang yang tidak 

termotivasi untuk belajar tidak akan mampu melakukan kegiatan 

belajar. Setiap perubahan selalu didorong oleh motivasi, misalnya 

belajar dipengaruhi oleh motivasi individu untuk belajar.222 

Maka dapat disimpulkan bahwa motivasi sangat diperlukan karena 

orang yang tidak termotivasi untuk belajar tidak akan mampu 

melakukan kegiatan belajar. Setiap perubahan selalu didorong oleh 

 

219 Sudarman, Guru Bahasa Arab di MTs Guppi Samata, Wawancara, Samata 07 Juni 
2024. 

220 Sudarman, Guru Bahasa Arab di MTs Guppi Samata, Wawancara, Samata 07 Juni 
2024 

221 Sudarman, Guru Bahasa Arab di MTs Guppi Samata, Wawancara, Samata 07 Juni 
2024 

222 Heri Totong, “Meningkatkan Motivasi Minat Belajar Siswa,” Rausyan Fikr: Jurnal 
Pemikiran Dan Pencerahan 15, no. 01 (2019). 
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motivasi. Misalnya saja belajar dipengaruhi oleh motivasi individu 

untuk belajar. Motivasi diperlukan bagi individu untuk mencapai tujuan 

pembelajaran, khususnya keberhasilan akademik. Memahami Gaya 

Belajar Individu siswa yaitu Setiap siswa memiliki gaya belajar yang 

unik. Beberapa lebih sukses melalui pembelajaran visual, sementara 

yang lain lebih responsif terhadap pendekatan auditori atau kinestetik. 

Pembelajaran keterampilan manajemen waktu adalah kunci untuk 

mengatasi tekanan akademis dan meningkatkan kinerja belajar. Melalui 

kombinasi upaya individu dan dukungan dari lingkungan sekitar, setiap 

siswa dapat mengatasi sulitnya belajar. Kesulitan adalah batu loncatan 

untuk mencapai kesuksesan, dan dengan ketekunan dan tekad, setiap 

tantangan dapat diatasi untuk mencapai potensi penuh dalam proses 

pembelajaran. Dalam mendukung penerapan metode qirā’ah secara 

maksimal, pihak sekolah seharusnya menyediakan sumber belajar, 

lingkungan belajar yang mendukung serta kolaborasi dengan orangtua 

siswa. 

Kesimpulan keseluruhan dari penerapan metode qirā’ah dalam 

pembelajaran bahasa Arab yaitu memiliki persiapan pembelajaran, 

pelaksanaan pembelajaran dari kegiatan awal, kegiatan inti, dan 

kegiatan akhir. Serta evaluasi pembelajaran. Adapun faktor 

penghambat penerapan metode qirā’ah dalam pembelajaran bahasa 

Arab ialah faktor fisiologis siswa mengalami kesulitan membaca dan 

memahami huruf hijaiyah, faktor intelektual yaitu rendahnya 

pemahaman bahasa Arab. faktor lingkungan di sekolah ialah kurangnya 

dukungan sarana dan prasarana, serta faktor psikologis merupakan 

motivasi belajar yang rendah. Sehingga solusi mengatasi penghambat 

dalam pembelajaran bahasa Arab yaitu faktor fisiologis, sebaiknya 

seorang guru menggunakan pendekatan yang sesuai dengan kondisi 

siswa di dalam kelas. Faktor intelektual siswa dapat dilakukan dengan 

variasikan materi. Serta faktor lingkungan sekolah sebaiknya metode 
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pembelajaran dikolaborasikan oleh guru. Sedangkan faktor psikologis 

yaitu guru sebaiknya menggunakan teknik pengajaran yang menarik 

untuk meningkatkan minat siswa terhadap bahasa Arab.  
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BAB V  

PENUTUP 

A. Kesimpulan  

Berdasarakan uraian pada penelitian tentang penerapan metode 

qirā’ah dalam pembelajaran bahasa Arab pada MTs Guppi Samata Gowa, 

dapat diambil kesimpulan sebagai berikut: 

1. Penerapan metode qirā’ah dalam pembelajaran bahasa Arab 

melibatkan guru untuk memilih teks yang sesuai dengan tingkat 

kemampuan siswa yang relevan dengan konteks pembelajaran 

namun menghadapi berbagai tantangan dengan perencanaan yang 

matang, pelaksanaan yang efektif, dan evaluasi yang berkelanjutan, 

metode ini dapat menjadi sarana yang efektif untuk meningkatkan 

kemampuan membaca dan pemahaman bahasa Arab untuk siswa.َ 

2. Adapun tantangan yang dihadapi dalam penerapan metode qirā’ah 

ialah faktor fisiologis yang berupa kesehatan fisik siswa, faktor 

intelektual yang berupa kemampuan tiap siswa yang berbeda-beda 

maka guru perlu membuat pembelajaran yang dapat 

mengakomodasi semua tingkat kemampuan siswa tersebut, faktor 

lingkungan terdapat sumber daya yang terbatas misalnya fasilitas 

dan media pembelajaran yang memadai untuk mendukung 

pembelajaran bahasa Arab, serta faktor psikologis yaitu motivasi 

siswa tidak semua memiliki minat yang sama terhadap bahasa Arab 

maka guru perlu mencari cara untuk meningkatkan motivasi 

belajar siswa 

3. Solusi menghadapi tantangan dalam penerapan metode qirā’ah 

ialah fokus pada pemahaman siswa, variasikan materi, 

menggunakan media pembelajaran yang menarik, berikan umpan 
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balik yang kontruktif serta membuat suasana belajar yang 

menyenangkan 

B. Implikasi Penelitian 

Implikasi dari penelitian ini adalah bahwa MTs Guppi dalam 

kaitannya dengan penerapan Metode qirā’ah dalam pembelajaran bahasa 

Arab yang menjadi salah satu metode dalam proses pembelajaran tentu 

perlu ada perhatian sehingga bisa berjalan optimal. Jadi penelitian ini 

bisa menjadi rujukan di sekolah tersebut untuk memperbaiki qirā’ah 

siswa yang memiliki latar belakang yang berbeda, kemudian dari faktor 

penghambat penerapan metode qirā’ah dalam pembelajaran bahasa Arab 

siswa sebaiknya guru memberikan bimbingan khusus kepada siswa yang 

belum bisa membaca Al-qur’an serta fasilitas media teknologi 

pembelajaran bahasa Arab agar siswa tersebut memiliki minat dalam 

proses pembelajaran bahasa Arab. Sedangkan solusi mengatasi 

penghambat dalam pembelajaran bahasa Arab yaitu sebaiknya guru 

memberikan perhatian khusus kepada siswa yang belum mengenal huruf 

hijaiyyah serta seharusnya di madrasah menggunakan media 

pembelajaran agar siswa lebih mudah saat menerima materi. 

Penerapan metode qirā’ah dalam pembelajaran bahasa Arab 

menunjukkan bahwa penerapannya sudah baik berdasarkan tujuan hasil 

pembelajaran yang ingin dicapai, karena dalam proses pelaksanaan 

pembelajarannya masih memiliki hambatan-hambatan. Adapun faktor 

penghambat penerapan metode qirā’ah dalam pembelajaran bahasa Arab 

yaitu minat siswa yang kurang terhadap mata pelajaran, adanya siswa 

yang belum mampu membaca Al-qur’an bahkan belum mengenal huruf 

hijaiyyah. Serta latar belakang yang siswa yang berbeda di MTs guppi 

Samata. Sedangkan solusi mengatasi penghambat tersebut pada faktor 

fisiologis ialah fokus pada pemahaman siswa, untuk faktor intelektual 

dengan memvariasikan materi, serta cara mengatasi faktor lingkungan 

belajar yaitu memberikan interaksi kepada siswa serta suasana belajar 
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yang menyenangkan, sedangkan faktor psikologis yaitu menggunakan 

media pembelajaran. 

Dengan hal itu, perlu diadakan penelitian lebih lanjut untuk 

menemukan berbagai permasalahan yang ada di lapangan mengenai 

metode qirā’ah dalam pembelajaran bahasa Arab yang nantinya segera 

dilakukan perbaikan-perbaikan berdasarkan hasil penelitian. Penelitian 

ini hanya sebagian kecil dalam mengungkapkan data yang berhubungan 

dengan penerapan metode qirā’ah dalam pembelajaran bahasa Arab. 

Oleh karena penelitian lanjutan dalam kajian dan tingkat pendidikan 

yang berbeda perlu dilakukan. Untuk merekomendasikan kepada 

pembaca selanjutnya agar melakukan penelitian bidang kajian yang lain 

atau pada subjek dengan tingkat pendidikan yang berbeda. 
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LAMPIRAN-LAMPIRAN 

 

Pedoman Observasi, Wawancara, Dan Dokumentasi Penelitian 

Penerapan Metode Qirā’ah Dalam Pembelajaran Bahasa Arab Pada 

Siswa Kelas VIII MTs Guppi Samata Gowa 

A. Pedoman Observasi 

1. Mengamati keadaan siswa yang sedang belajar di dalam kelas 

2. Mengamati Guru Bahasa Arab yang sedang mengajar, bagaimana cara 

menyampaikan materi metodenya 

3. Mengamati lokasi penelitian dan lingkungan madrasah 

B. Pedoman Wawancara 

a. Kepala Madrasah 

a) Bagaimana pembelajaran bahasa Arab di MTs Guppi Samata 

b) Kurikulum apa yang diterapkan di MTs Guppi Samata 

b. Guru Bahasa Arab 

1. Penerapan Metode qirā’ah Dalam Pembelajaran Bahasa Arab 

a) Apa pendapat anda mengenai Metode qirā’ah? 

b) Apa alasan anda menerapkan metode qirā’ah dalam 

pengajaran Bahasa Arab di MTs? 

c) Bagaimana cara anda menerapkan metode qirā’ah dalam 

pembelajaran bahasa Arab? Apakah ada tahapan khusus 

dalam penerapannya? 

d) Bagaimana anda mempersiapkan materi ajar yang 

menggunakan metode qirā’ah? 
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2. Hambatan Penerapan Metode Qirā’ah Dalam Pembelajaran 

Bahasa Arab 

a) Apakah ada kendala fisik/ kesehatan yang mempengaruhi 

saat menerapkan metode qirā’ah? 

b) Apakah durasi pembelajaran mempengaruhi fokus anda 

saat mengajar? 

c) Apakah anda menemukan kesulitan dalam menyesuaikan 

metode qirā’ah dengan tingkat pemahaman siswa di 

kelas? 

d) Apakah faktor lingkungan kelas mempengaruhi 

penerapan metode qirā’ah? 

e) Apakah lingkungan sosial diluar kelas mempengaruhi 

dalam menerapkan metode ini dengan baik? 

f) Apakah ada tantangan psikologis dalam menjaga motivasi 

siswa selama pembelajaran qirā’ah terutama jika siswa 

merasa kesulitan? 

g) Apakah ada kendala dalam mengatasi kecemasan siswa 

terkait dengan pembelajaran bahasa Arab pada metode 

qirā’ah? 

3. Solusi Penerapan Metode Qirā’ah Dalam Pembelajaran Bahasa 

Arab 

a) Bagaimana cara anda membimbing siswa yang kesulitan 

dalam qirā’ah? 

b) Apa yang dilakukan oleh pihak sekolah untuk mendukung 

penerapan metode qirā’ah lebih maksimal? 

c) Bagaimana cara anda menilai perkembangan siswa dalam 

mempelajari qirā’ah? 
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c. Siswa Kelas VIII 

a) Bagaimana pendapat saudara mengenai proses pembelajaran 

yang dilaksanakan oleh guru bahasa Arab di kelas? 

b) Apakah guru memberikan tugas atau latihan setiap selesai 

proses pembelajaran? 

c) Bagaimana pendapat saudara mengenai metode qirā’ah dalam 

pembelajaran Bahasa Arab? 

d) Apa saja kendala atau hambatan yang saudara temukan dalam 

proses pembelajaran Bahasa Arab terutama dalam penerapan  

metode qirā’ah? 

C. Dokumentasi 

a) Lingkungan Madrasah 

b) Pelaksanaan Observasi 

c) Pelaksanaan Wawancara 
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Gambaran Umum Lokasi Penelitian 

1. Visi Misi MTs Guppi Samata 

a. Visi MTs Guppi Samata 

Terwujudnya sekolah unggul berkarakter, peduli lingkungan, 

berwawasan nasional dan global berlandaskan keimanan dan ketakwaan. 

b. Misi MTs Guppi Samata 
 

Adapun Misi MTs Guppi Samata sebagai berikut: 

1) Mewujudkan lulusan yang unggul dalam bidang akademik dan non 

akademik 

2) Membentuk siswa yang beriman, cinta Al-qur’an, bertakwa kepada Allah 

yang maha esa dan bertanggung jawab  

3) Mengembangkan karakter siswa untuk cinta tanah air 

4) Meningkatkan budaya literasi 

5) Mewujudkan peningkatan kualitas lingkungan dalam rangka pelestarian 

fungsi lingkungan hidup dengan mengikutsertakan dunia usaha, 

masyarakat dan sekolah dalam pengelolaan lingkungan 

6) Mewujudkan ruang terbuka hijau kawasan yang memenuhi fungsi 

ekologis, fungsi estetis, fungsi sosial dan nyaman 

7) Mewujudkan tatakelola kebersihan dan pengelolaan persampahan yang 

berkualitas 

 

2. Pendidik dan Kependidikan MTs Guppi Samata 

Adapun pendidik dan tenaga kependidikan di MTs Guppi Samata adalah sebagai 

berikut: 

No Guru/Tu Mata Pelajaran 

1. Rismarini, S.S., S.Pd. Kepala Madrasah/Bahasa Inggris 

2. Nur Azizah, S.Pd. Al-Qur’an Hadist/Fikih 

3. Azizah Noerfaizah, S.Pd. Bahasa Inggris 

4 Drs. Syahrir IPA Terpadu 

5. Ernawati, S.Pd. IPA Terpadu 
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No Guru/Tu Mata Pelajaran 

6. Sri Hendrayani, S. Pd.I Bahasa Arab 

7. Sudarman Bahasa Arab 

8. Agustiani, S. Pd. Penjaskes  

9. M. Nurhalim Yunus Matematika/TIK 

10. Ainun Mardiah, S.Pd., M.Pd. Matematika/IPA 

11. St. Nursyida, SE IPS 

12. Sampe Samading, S.Sos.I. Fikih/IPS 

13. Melinda, S.Hum. SKI/Akidah Akhlak 

14. Delliar, S.Pd. PKN 

Tabel. 2. 1 Pendidik dan Kependidikan 

3. Jumlah Siswa Di MTs Guppi Samata 

Jumlah siswa di MTs Guppi Samata berjumlah 62 siswa yang dibagi dari 

beberapa kelas sebagai berikut: 

No Siswa Jumlah 

1. VII 14 

2. VIII 18 

3. IX 30 

Tabel. 2. 2  Jumlah Siswa 

Berdasarkan dari tabel diatas dapat diketahui bahwa kelas VII berjumlah 14  

siswa, kelas VIII berjumlah 18 siswa, kelas IX berjumlah 30 siswa. 
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MODUL PEMBELAJARAN  

KURIKULUM MERDEKA 
 

 

 

 

 

 

BAHASA ARAB 

SMP/MTs KELAS VIII  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TAHUN PELAJARAN 2022/2023 
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A.INFORMASI UMUM  
 
1.IDENTITAS SEKOLAH 
 

Nama Guru  : 

Nip   : 

Nama Sekolah : SMP/MTs 

Alokasi Waktu : 20 (1 JP = 40 menit) 

Mata Pelajaran : ARAB 

Fase   :  

Materi   : التعارف 

 
 

2.CAPAIAN PEMBELAJARAN 

Elemen Menyimak 

Peserta didik mampu mengeksplorasi informasi yang didengar tentang 
perkenalan, fasilitas di madrasah, peralatan sekolah, alamat, rumah, keluarga, 
kegiatan sehari-hari, hobi, pekerjaan, kesehatan, hari-hari besar Islam, 
pariwisata, alam, dan lingkungan dengan menggunakan susunan gramatikal : 

المبتدأ + الخبر، الأرقام، الخبر المقدم + المبتدأ المؤخر، التصريف اللغوي للمضارع، العدد الترتيبي )ساعة(،  
لِـ( + الفعل المضارع، المصدر الصريح، الفعل المضارع، الفعل   -لن  -الاسمية و الجملة الفعلية، )أن الجملة 

فعل الأمر، اسم الموصول، اسم التفضيل  المزيد،  

untuk memahami informasi tersurat dan tersirat dari teks yang didengar. 

Elemen Berbicara 

Peserta didik mampu membangun interaksi dengan teks sederhana tentang 
perkenalan, fasilitas di madrasah, peralatan sekolah, alamat, rumah, keluarga, 
kegiatan sehari-hari, hobi, pekerjaan, kesehatan, hari-hari besar Islam, 
pariwisata, alam, dan lingkungan dengan menggunakan susunan gramatikal : 

المبتدأ + الخبر، الأرقام، الخبر المقدم + المبتدأ المؤخر، التصريف اللغوي للمضارع، العدد الترتيبي )ساعة(،  
لِـ( + الفعل المضارع، المصدر الصريح، الفعل المضارع، الفعل   -لن  -الاسمية و الجملة الفعلية، )أن الجملة 

 المزيد، فعل الأمر، اسم الموصول، اسم التفضيل 

sebagai alat komunikasi global. 

Elemen Membaca-Memirsa 

Peserta didik mampu memahami dan merefleksi berbagai jenis teks visual 
atau multimoda tentang perkenalan, fasilitas di madrasah, peralatan sekolah, 
alamat, rumah, keluarga, kegiatan sehari-hari, hobi, pekerjaan, kesehatan, 
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hari-hari besar Islam, pariwisata, alam, dan lingkungan dengan menggunakan 
susunan gramatikal : 

المبتدأ + الخبر، الأرقام، الخبر المقدم + المبتدأ المؤخر، التصريف اللغوي للمضارع، العدد الترتيبي )ساعة(،  
لِـ( + الفعل المضارع، المصدر الصريح، الفعل المضارع، الفعل   -لن  -الجملة الاسمية و الجملة الفعلية، )أن 

 المزيد، فعل الأمر، اسم الموصول، اسم التفضيل 

untuk memahami informasi tersurat dan tersirat dari berbagai jenis teks. 

Elemen Menulis-Mempresentasikan 

Peserta didik mampu menghubungkan dan memaparkan kalimat melalui 
paragraf sederhana pada berbagai jenis teks dan membuat urutan yang 
terhubung secara logis tentang perkenalan, fasilitas di madrasah, peralatan 
sekolah, alamat, rumah, keluarga, kegiatan sehari-hari, hobi, pekerjaan, 
kesehatan, hari-hari besar Islam, pariwisata, alam, dan lingkungan dengan 
menggunakan susunan gramatikal : 

المبتدأ + الخبر، الأرقام، الخبر المقدم + المبتدأ المؤخر، التصريف اللغوي للمضارع، العدد الترتيبي )ساعة(،  
لِـ( + الفعل المضارع، المصدر الصريح، الفعل المضارع، الفعل   -لن  -الاسمية و الجملة الفعلية، )أن الجملة 

فعل الأمر، اسم الموصول، اسم التفضيل  المزيد،  

untuk mengungkapkan gagasan sesuai dengan struktur teks secara tulis dan 
lisan. 

 
3. PROFIL PELAJAR PANCASILA 

a. beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak 
mulia 

b. berkebinekaan global 

c. bergotong-royong 

d. Mandiri 

e. bernalar kritis, dan 

f. kreatif. 

 
4. KEGIATAN PEMBELAJARAN 

ALUR TUJUAN PEMBELAJARAN BAB 1 PERTEMUAN 1 

Materi Pokok : BAB 1 -   التعارف (Perkenalan) 

Sub Materi :  المفردات 

Alokasi Waktu : 3 x 40 menit (pertemuan ke – 1) 

 
• Indikator Hasil Pembelajaran 

▪ Peserta didik dapat melafalkan kosakata (المفردات) tentang التعارف 
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▪ Peserta didik dapat menghafal kosakata (المفردات) tentang التعارف 

• Tujuan Pembelajaran 

• Melalui pembelajaran kosakata (المفردات), peserta didik mampu melafalkan kosakata dari 

beberapa mufradat yang berkaitan dengan tema التعارف dengan benar 

• Melalui pembelajaran kosakata (المفردات), peserta didik mampu menghafal kosakata dari 

beberapa mufradat yang berkaitan dengan tema التعارف dengan baik 

• Materi Pembelajaran 
 

 

PEMBELAJARAN SETIAP PERTEMUAN (1X2JP @40 MENIT) 

KOMPETENSI AWAL 

• Peserta didik Memahami fungsi sosial, struktur teks dan unsur kebahasaan 
(bunyi, kata, makna dan gramatikal) dari teks sederhana yang berkaitan dengan 
tema: التعارف yang melibatkan tindak tutur memperkenalkan diri dan orang lain, 
menanyakan asal negara/ daerah dengan menggunakan kata tanya ( َْنَْأ يْنَ َ-ه ل م   ) 

• Peserta didik Menganalisis gagasan dari teks sederhana yang berkaitan dengan 
tema: التعارف dengan memperhatikan bentuk, makna dan fungsi dari susunan 
gramatikal المبتدأَ)ضمير(َ+َالخبر 

• Peserta didik Mendemonstrasikan tindak tutur memperkenalkan diri dan orang 
lain, menanyakan asal negara/daerah dengan menggunakan kata tanya ( ََ ََََ-ه لْ نْ م 

 baik secara lisan maupun tulisan ( أ يْنَ 

• Peserta didik Menganalisis gagasan dari teks sederhana yang berkaitan dengan 
tema: التعارف dengan memperhatikan bentuk, makna dan fungsi dari susunan 
gramatikal المبتدأَ)ضمير(َ+َالخبر 

ELEMEN 

Elemen Menyimak 

PERTANYAAN PEMANTIK 

Disesuaikan dengan materi dalam buku pelajaran 

KESIAPAN MATERI, ASESMEN, PERSIAPAN BELAJAR 

• Pengayaan untuk siswa 

• Alternatif penjelasan, metode pembelajaran, atau pemahaman materi oleh siswa  

• Assesmen individu atau kelompok  
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• Tes tertulis/pengetahuan/wawancara/praktik 

• Individu / kelompok  

• Menyiapkan materi bahan ajar 

• Meyiapkan lembar kerja siswa 

• Menentukan metode pembelajaran  

PENDAHULUAN 

• Mempersiapkan alat peraga/media/bahan berupa laptop, LCD projector, speaker 
active, laptop, Multimedia Pembelajaran Interaktif (MPI), handphone, kamera, kertas 
karton, spidol warna atau media lain. 

• Guru membuka pelajaran dengan salam dan meminta peserta didik untuk berdoa 
bersama-sama,  memperhatikan kesiapan peserta didik, memeriksa kehadiran, 
kerapihan, dan posisi tempat duduk peserta didik. 

• Guru memberikan motivasi dan mengajukan pertanyaan yang terkait dengan materi 
pelajaran, menyampaikan cakupan materi, tujuan pembelajaran, dan kegiatan yang 
akan dilakukan, serta lingkup dan teknik penilaian. 

• Mengkondisikan peserta didik agar duduk sesuai kelompoknya masing-masing. 

APERSEPSI 

• Guru dapat memulai pembelajaran dengan bertanya mengenai pengalaman pelajar 
saat belajar sebelumnya. 

• Bagian apa yang terasa paling mengesankan saat sebelumnya? 

• Topik pembahasan apa yang masih diingat? Apakah topik itu menarik? 

• Menurut kalian, apa yang akan membedakan pembelajaran sebelumnya dengan 
sekarang? 

• Apa harapan kalian saat mengikuti kelas ini? 

• Guru mengajukan pertanyaan lebih dalam untuk mengarahkan ke topik yang akan 
dipelajari. 

KEGIATAN PEMANTIK 

• Guru mengajak peserta diidk membaca buku tentang materi pelajar dapat 
membuat daftar kata baru yang dipelajari dari bacaan tersebut. 

• Guru meminta pelajar secara berpasangan mendiskusikan, tentang materi yang 
sudah diketahui, mana yang menurut mereka paling menarik dan ingin diketahui 
lebih lanjut.  

• Guru membahas daftar kata baru yang sudah dicatat peserta didik, kemudian 
memberi kesempatan pelajar untuk menuliskan pertanyaan-pertanyaan yang 
terlintas setelah membaca tentang materi yang diajarkan 
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KEGIATAN INTI 

▪ Guru meminta peserta didik untuk mengamati infograis. Infograis tersebut berisi 
materi tentang materi yang terdapat pada buku pelajaran 

▪ Guru memberikan informasi tambahan untuk memperkuat pemahaman peserta 
didik terhadap infografis tersebut. 

▪ Guru meminta peserta didik untuk mengamati materi/gambar/video/slide dan 
menuliskan pesan-pesan moral pada setiap gambar. 

▪ Guru meminta peserta didik untuk membaca kisah inspiratif terkait dengan materi 
pelajaran. 

▪ Peserta didik diminta menuliskan materi  tersebut di buku masing-masing. 

▪ Selanjutnya guru meminta peserta didik untuk mulai membahas materi pelajaran 
dan aktivitas-aktivias di dalamnya. 

▪ Guru memberikan kesempatan kepada setiap kelompok untuk berdiskusi 
mengenai materi yang diajarkan  

▪ Guru bertanya kepada peserta didik tentang hal yang belum dipahami. 

• Guru memotivasi peserta didik untuk senantiasa proaktif di dalam kegiatan 
pembelajaran dengan memberikan pertanyaan kepada peserta didik, misalnya 
“Setelah berdiskusi, siapakah yang bisa memberikan penjelasan mengenai materi 
tersebut 

• Guru menjawab pertanyaan yang diajukan oleh peserta didik. Tentang materi 
tersebut 

• Guru memberi bimbingan kepada peserta didik untuk mendiskusikan bersama 
kelompok mengenai materi tersebut 
2 ) Guru memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk saling bertanya di 
dalam kelompok mengenai materi tersebut 

• Guru memberikan penjelasan kepada kelompok yang mengalami kesulitan dalam 
menjelaskan materi mengenai materi tersebut 

• Guru meminta peserta didik untuk mencari dari berbagai sumber mengenai materi 
tersebutsecara berkelompok. 

• Guru memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk belajar secara mandiri 
dengan kelompoknya masing-masing, mengenai : 

• Guru mengarahkan peserta didik untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompok 
mengenai materi tersebut 

• Guru mengamati setiap peserta didik selama proses mempresentasikan hasil 
diskusi kelompok mengenai materi tersebut 

PENUTUP 

• Peserta didik membuat rangkuman/simpulan pelajaran.tentang point-point 
penting yang muncul dalam kegiatan pembelajaran yang baru dilakukan 
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• Guru membuat rangkuman/simpulan pelajaran.tentang point-point penting yang 
muncul dalam kegiatan pembelajaran yang baru dilakukan 

REFLEKSI 

• Guru memetakan kemampuan peserta didik kelas tujuh di awal tahun 
ajaran sebagai masukan bagi guru untuk merumuskan strategi 
pembelajaran yang sesuai dengan kompetensi tiap peserta didik pada 
bab berikutnya dan 

• Guru menilai efektifitas strategi dan metode pembelajaran yang dipilih 
guru dan merumuskan cara untuk menyempurnakannya pada bab 
berikutnya. 

Alternatif pembelajaran 

Pembelajaran alternatif lainnya bisa dilakukan di dalam maupun di luar kelas. 
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Asesmen 
Assesmen Sikap 

• Penilaian sikap ini dilakukan melalui pengamatan (observasi) Guru selama 
kegiatan pembelajaran Penilaian ini dilakukan agar Guru melihat sikap perilaku 
peserta didik dalam menjaga hidup bersama di masyarakat pada kehidupan 
sehari-hari (civic disposition), seperti sopan santun, percaya diri, dan 
bertoleransi. Bentuk pedoman penilaian yang dapat digunakan oleh Guru 
adalah sebagai berikut 

Kriteria Sangat baik Baik Cukup Perlu 
dikembangkan 

4 3 2 1 
Sopan 
santun 

Peserta didik 
berlaku sopan, 
baik selama 
proses 
pembelajaran 
maupun di luar 
kelas. 
 

Peserta didik 
berlaku sopan 
hanya selama 
proses 
pembelajaran 
 

Peserta didik 
hanya berlaku 
sopan hanya 
kepada Guruatau 
peserta didik 
yang 
lain. 
 

Peserta didik 
belum 
menampak-kan 
perilaku 
sopan 

Percaya diri Peserta didik 
berani 
berpendapat,  
ertanya, atau 
menjawab  
ertanyaan, serta 
mengambil 
keputusan 
 

Peserta didik 
berani 
berpendapat, 
ertanya, atau 
menjawab 
pertanyaan 
 

Peserta didik 
hanya berani 
menjawab ha- 
nya saat  

Guru bertanya 
Peserta didik 
kesulitan dalam 
berpendapat, 
bertanya, 
maupun 
menjawab 
pertanyaan 

Toleransi Peserta didik 
dapat 
menghargai 
pendapat 
peserta didik 
lain 
dan menerima 
kesepakatan 
meskipun 
berbeda dengan 
pendapatnya 
 

Peserta didik 
dapat 
menghargai 
pendapat 
peserta didik 
lain 
dan kurang bisa 
menerima 
kesepakatan 
 

Peserta didik 
dapat 
menghargai 
pendapat 
peserta didik 
lain dan tidak 
bisa menerima 
kesepakatan 
 

Peserta didik 
tidak dapat 
menghargai 
pendapat 
peserta didik 
lain dan tidak 
bisa menerima 
kesepakatan 

 
Asessmen pengetahuan  
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Penilaian pengetahuan dilaksanakan melalui tes setelah kegiatan pembelajaran berlangsung. Penilaian pengetahuan 

diberikan dalam bentuk pilihan ganda, benar salah, maupun esai. Penilaian pengetahuan ini bertujuan agar Guru 

mampu melihat pengetahuan yang telah dikuasai peserta didik dalam kegiatan.  

Kriteria Sangat baik Baik Cukup Perlu 
dikembangkan 

4 3 2 1 

     

     

     

     

 

Assesmen Hasil Belajar 
 

Penilaian ini dilakukan melalui pengamatan (observasi) Guru selama kegiatan pembelajaran berlangsung. Penilaian 

ini bertujuan agar guru dapat melihat kemampuan peserta didik dalam soft skill-nya. Adapun pedoman penilaian 

yang dapat digunakan oleh Guru adalah sebagai berikut 

Kriteria Sangat baik Baik Cukup Perlu 
dikembangkan 

4 3 2 1 

     

     

     

     

 

Refleksi Guru 
 

Refleksi Guru merupakan penilaian yang dilakukan oleh Guru itu sendiri atas pembelajaran yang telah dilaksanakan 

mulai dari mempersiapkan melaksanakan hingga mengevaluasi kegiatan pembelajaran.  

Refleksi Guru ini bertujuan untuk menilai kekurangan dari kegiatan pembelajaran yang kemudian dijadikan sebagai 

bahan evaluasi untuk pembelajaran  

Nomor  Pertanyaan  Jawaban  
1 Apakah pemilihan media pembelajaran 

telah mencerminkan tujuan pembelaja- 

ran yang akan dicapai? 

 

2 Apakah gaya penyampaian materi mam-  
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pu ditangkap oleh pemahaman peserta 

didik? 

3 Apakah keseluruhan pembelajaran 

dapat memberikan makna pembelajaran 

yang hendak dicapai? 

 

4 Apakah pelaksanaan pembelajaran tidak 

keluar dari norma-norma? 

 

5 Apakah pelaksanan pembelajaran hari ini dapat 

memberikan semangat kepada peserta didik untuk lebih 

antusias dalam pembelajaran selanjutnya? 

 

 

Tugas   Setelah pembelajaran guru dapat melakukan refleksi diri (lihat lampiran Jurnal Refleksi Guru) 
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Dokumentasi 

 

 

Wawancara dengan ibu kepala Madrasah 

 

Wawancara dengan guru Bahasa 
Arab 

 

Wawancara dengan siswa 

 

Wawancara dengan 

siswi 

 

Proses Pembelajaran 
Siswa 
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