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ABSTRAK 

Didin Rojudin. Model Pembelajaran Gramatika Bahasa Arab 
Menggunakan Kitab Alfiyyah ibn Mālik Di Kelas Alfiyyah II Pondok Pesantren 
Al-Luqmaniyyah Yogyakarta Tahun Ajaran 2020-2021. Skripsi. Yogyakarta: 
Jurusan Pendidikan Bahasa Arab Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN 
Sunan Kalijaga, 2021. 

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan model desain pembelajaran, 
proses dan faktor pendukung dan penghambat dalam pembelajaran gramatika 
bahasa Arab menggunakan kitab Alfiyyah ibn Mālik di kelas Alfiyyah II Pondok 
Pesantren Al-Luqmaniyyah Yogyakarta. 

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan dengan menggunakan metode 
penelitian analisis deskriptif kualitatif. Pengumpulan data dilakukan dengan 
metode observasi, metode wawancara, dan metode dokumentasi. Metode analisi 
data yang digunakan adalah analisis data deskriptif. 

Hasil penelitian menunjukan bahwa: (1) Model desain pembelajaran yang 
digunakan di kelas Alfiyyah II Pondok Pesantren Al-Luqmaniyyah Yogyakarta 
adalah model pembelajaran aktif dan model pengajaran sistem perilaku yang 
berfokus kepada santri dengan metode presentasi, diskusi, tanya jawab, ceramah, 
hafalan, dan bandongan. (2) Proses pembelajaran ada tiga tahap yang dilakukan 
yaitu Kegiatan pembuka, santri masuk kelas pukul 19.45 WIB sambil menunggu 
ustāż melantunkan bait Alfiyyah ibn Mālik selama kurang lebih 10 menit. 
Kemudian ustāż membuka pembelajaran dengan pembacaan salam dan mengirim 
doa kepada guru-guru dan pengarang kitab terutama kitab Alfiyyah ibn Mālik. 
Kegiatan inti, Kegiatan inti pembelajaran di kelas Alfiyyah II yaitu ada pembacaan 
maqra, presentasi, hafalan, tanya jawab, dan diskusi. Kegiatan penutup, 
dipenghujung pembelajaran ustāż Tafsir menutup pembelajaran dengan 
mengucapkan salam dilanjutkan membaca surat al-Fātihah dan doa kafārotul 
majlis. (3) Adapun faktor pendukung dan penghambat dalam proses pembelajaran 
peneliti mengklasifikasikan menjadi dua yaitu faktor internal dan eksternal. Faktor 
pendukung internal mencakup rasa cinta terhadap ilmu nahwu, minat, memiliki 
kesiapan sebelum masuk kelas, motivasi, dan ustāż pengampu ilmu nahwu. 
Sedangkan faktor pendukung eksternal mencakup sistem pembelajaran, teman, 
belajar diluar kelas, punishment,dan munāqosyah Alfiyyah ibn Mālik. Faktor 
penghambat internal mencangkup keberagaman santri, belum memiliki kesiapan 
kesiapan sebelum masuk kelas, rasa malas, rendahnya bekal ilmu nahwu, dan 
kurang percaya diri. Sedangkan faktor penghambat eksternal mencakup alokasi 
waktu, bentrok antara kegiatan pondok dengan kampus, materi, metode, dan 
mufrodat. 
 
Kata Kunci: Model Pembelajaran, Pembelajaran Gramatika Bahasa Arab, Pondok 
Pesantren Al-Luqmaniyyah.  
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  البحث  تجريد
روجودين. تعلّ   ديدين  العربيّ اللّ   قواعدم  نموذج  ألفيّ   ةغة  صف  اة  باستخدام  في  مالك  الثانيألفيّ بن   ة 

اللّ اكرتاكيوي.  البحث.  ٢٠٢١- ٢٠٢٠  يّةدرسسنة  اكرتا  كيوي  السلفيّة  ةة الإسلاميّ اللقمانيّ   عهدبم غة  : قسم تعليم 
وتيّ والتربالعلوم    كلية  ةالعربيّ  الحكوميّةفي    علّمينالم  أهيلة  الإسلاميّة  كاليجاكا  سونان  ،  اكرتا  كيوي   جامعة 

٢٠٢١ .  
تهدف هذه الدراسة إلى وصف نموذج تصميم التعلم والعملية والعوامل الداعمة والمثبطة لتعلم قواعد  

  .اكرتاكيوي السلفيّة ةة الإسلاميّ اللقمانيّ  عهدبم ة الثانيألفيّ اللغة العربية باستخدام ألفية بن مالك في صف 
النو الوصفي  التحليل  بحث  طرق  باستخدام  ميداني  بحث  هو  البحث  من هذا  البيانات  جمع  تم  عي. 

تحليل البيانات خلال طريقة الملاحظة وطريقة المقابلة وطريقة التوثيق. طريقة تحليل البيانات المستخدمة هي
  الوصفي. 

أنّ  النتائج  التعلّ ١(  :أظهرت  تصميم  نموذج  في  )  المستخدم  الثانيألفيّ   صفم   ةاللقمانيّ   معهدب  ة 
من خلال   ز على الطلاب لنظام السلوكي يركّ ا  منشط ونموذج تعلّ   علّمنموذج ت هو    اكرتاكيو يالسلفيّة    ةالإسلاميّ 

العرض والباندونجان.  والمناقشة  طرق  والحفظ  المحاضرات   ، والجواب  التعلم )  ٢(  والسؤال  تتكون عملية 
بتوقيت غرب   ١٩٫٤٥من ثلاث مراحل ، وهي النشاط الافتتاحي ، حيث يدخل الطلاب الفصل في الساعة  

دقائق تقريبًا. ثم فتح الأستاذ الدرس    ١٠ألفية بن مالك لمدة    نظامأن يقوم المعلم بتلاوة  يا في انتظار  إندونيس
 ، الأساسية  الأنشطة  مالك.  بن  ألفية  كتاب  وخاصة   ، ومؤلفيها  الكتب  معلمي  على  والصلاة  التحية  بتلاوة 

التعليمية الأساسية في صف   الثانيألفيّ الأنشطة  التقديمية وهي قراءات المقرة    ة  الأسئلة  الحفظ ووالعروض 
والأجوبة والمناقشات. النشاط الختامي في نهاية الدرس ، اختتم الأستاذ التفسير الدرس بالتحية ثم تلاه قراءة 

بالمجلس  سورة الكفر  التعلّ   ف) صنّ ٣(  .الفاتحة وصلاة  عملية  في  والمثبطة  الداعمة  العوامل  إلى  الباحث  م 
وهما    ، الداخليّ عاملين  والخارجيّ عوامل  الداخليّ ة  الداعمة  عوامل  تشمل  الن  ةة.  علم  ،   ىوححب  والفائدة   ،

م ،  ة نظام التعلّ الخارجيّ   وامل الداعمةعم العلوم. بينما تشمل  ، والتحفيز ، ومعلّ   قبل دخول الفصل  والاستعداد
والتعلّ   ، ومنوالأصدقاء   ، والعقاب   ، الدراسة  حجرة  خارج  المثبطة باة  ألفيّ   اقشةم  عوامل  تشمل  مالك.  ن 

، وانعدام    علم النحوى، والكسل ، وقلة المعرفة ب  قبل دخول الفصل   الاستعدادليس  ع الطلاب ، والداخلية تنوّ 
الخارجيّ  المثبط  عوامل  تشمل   ، نفسه  في  مع  الثقة  والاشتباكات   ، الوقت  تخصيص  ،  الجامعة  ة  والمواد   ،

  والأساليب ، والمفرودات. 
  

  ة. ة الداخليّ ة الإسلاميّ اللقمانيّ  عهدة ، مغة العربيّ م قواعد اللّ ، تعلّ  م: نموذج التعلّ ئسيّة رالكلمات ال
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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN 

 
Pada dasarnya, terdapat beberapa pedoman transliterasi Arab latin. Berikut 

ini disajikan pola transliterasi Arab latin berdasarkan keputusan bersama antara 

Menteri Agama, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I. No. 158 Tahun 1987 

dan No. 0543b/1987. Adapun uraiannya secara garis besar adalah sebagai berikut: 

A. Konsonan Tunggal 

Fonem konsonan bahasa Arab dalam sistem tulisan Arab 

dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan 

dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, sebagian lagi 

dilambangkan denga huruf dan tanda sekaligus. 

Huruf 
Arab 

Nama Huruf Latin Keterangan 

  Alif ا
Tidak 

dilambangkan 
Tidak dilambangkan 

  Ba  B/b Be ب

  Ta  T/t Te ت

 ṡa  Ṡ/ṡ Es (dengan titik di atas) ث

  Jim  J/j Je ج

 Ḥa  Ḥ/ḥ Ha (dengan titik di bawah) ح

 Kha  Kh/kh Ka dan ha خ

  Dal D/d De د

 Żal  Ż/ż Zet dengan titik di atas ذ

  Ra  R/r Er ر

  Zai   Z/z Zet ز

  Sin S/s Es س

 Syin   Sy/y Es dan ye ش

 Ṣad  Ṣ/ṣ Es (dengan titik di bawah) ص
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 Ḍad  Ḍ/ḍ De (dengan titik di bawah) ض

 Ṭa Ṭ/ṭ Te (dengan titik di bawah) ط

 Ẓa Ẓ/ẓ Zet (dengan titik dibawah) ظ

 Ain ‘_ Koma terbalik di atas‘ ع

  Gain  G/g Ge غ

  Fa  F/f Ef ف

  Qaf  Q/q Qi ق

  Kaf  K/k Ka ك

  Lam  L/l El ل

  Mim  M/m em م

  Nun  N/n en ن

  Wau W/w W و

 Ha  H/h Ha ه

  Hamzah  ...’... Apostrof ء 

 Ya  Y/y Ye ي

 

B. Ta’ Marbuṭah  

Transliterasi Ta’ marbuṭah ada dua, yaitu: 

1. Ta’ marbuṭah hidup 

Ta’ marbuṭah yang hidup atau mendapat harakat fathah, kasrah, 

dan dhammah, transliterasinya adalah /t/. 

2. Ta’ marbuṭah mati 

 Ta’ marbuṭah yang mati atau mendapat harakat sukun, 

transliterasinya adalah /h/. Jika pada suatu kata yang berakhir dengan ta’ 

marbuṭah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta 

bacaan kedua kata itu terpisah maka ta marbuṭah itu di transliterasikan 
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dengan ha (h). 

Contoh: 

 rauḍah al-aṭfāl- رَوْضَةُ الأَطْفَالِ 

   -rauḍatul aṭfāl 

َدِيْـنَةُ الْمُنـَوَّرةَُ 
 al-madῑnah al-munawwarah- الم

   -al-madῑnatul munawwarah  

 ṭalḥah-  طلَْحَةٌ 

 
C. Vokal 

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia terdiri dari vokal 

tunggal dan vokal rangkap. 

1. Vokal Tunggal 

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau 

harakat, transliterasinya sebagai berikut:  

Tanda Nama Huruf Latin Keterangan 

 َ_ Fathah A A 

- ِ◌  Kasrah I I 

 ُ_ Dammah U U 
   

Contoh:  

 yaźhabu-  يَذْهَبُ    kataba- كَتَبَ 

 źukiro-  ذكُِرَ    fa’ala- فَـعَلَ 

2. Vokal Rangkap 

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan 

antara harakat dan huruf, transliterasinya sebagai berikut: 
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Harakat dan 
huruf 

Nama Huruf Latin Keterangan 

َ◌ يْ -  fathah dan ya Ai a dan i 

َ◌ وْ -  fathah dan wawu Au a dan u 

 

D. Maddah 

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan 

huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda.  

Harakat dan 
huruf 

Nama Huruf dan tanda Keterangan 

َ◌ ي –َ◌ ا  -  Fathah danalif 
atau ya 

Ā a dan garis di atas 

ِ◌ ي -  Kasrah dan ya Ī i dan garis di atas 

ُ◌ و -  Dammah dan wau Ū u dan garis di atas 

 

E. Hamzah 

Hamzah ditransliterasikan dengan tanda apostof. Namun hal tersebut 

hanya berlaku ketika hamzah berada di tengah atau akhir kata. Bila hamzah 

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

alif. 

Contoh:  

أَكَلَض       - akala 

كُلُوْنَ  ْ     - ta’kulūna  

 an-nau’u -  النَّـوْءُ   

F. Syaddah (tasydid) 

Dalam transliterasi tanda syaddah dilambangkan dengan huruf, yaitu 

huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu. 



 

xviii 
 

Contoh:  

 rabbana - رَبَّـنَا  

 nazzala - نَـزَّلَ  

 al-ḥajju - الحَجُّ  

G. Kata Sandang Alif dan Lam 

1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiah 

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah ditransliterasikan 

sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf / diganti dengan huruf yang sama 

dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu. 

Contoh:  

جُلُ   ar-rajulu - الرَّ

 asy-syamsu - الشَّمْسُ 

2. Kata sambung yang diikuti huruf qamariah 

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah ditransliterasikan 

sesuai dengan antara yang digariskan di depan dan sesusai dengan 

bunyinya. 

Contoh: 

 al-qalamu -  الْقَلَمُ  

 al-badī’u - البَدِيْعُ  
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H. Huruf Kapital  

Huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri, dan 

permulaan kalimat. Bila nama diri itu didahului oleh kata sandang. Maka 

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

huruf awal kata sandangnya.  

Contoh:  

مَا محَُمَّدٌ إِلاَّ رَسُوْلٌ وَ     - wa mā Muhammadun illā rasūl 

I. Penulisan kata-kata 

Pada dasarnya setiap kata. Bail fi’il, isim maupun huruf, ditulis 

terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang 

sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat 

yang dihilangkan maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut dapat 

dilakukan dengan cara dipisah per kata atau dapat dirangkaikan, 

Contoh: 

 Ibrahim al-khalil- إِبْـراَهِيْمُ الخلَِيْلُ  

  -Ibrāhim al-khal
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Idealnya, pembelajaran gramatika bahasa Arab bertujuan untuk 

membangun peserta pembelajaran untuk menjadi pengguna bahasa yang 

dipelajarinya. Selain itu, peserta pembelajaran dapat mudah menggunakan bentuk 

bahasa yang benar dan difahami ketika dia menulis dan berbicara dengan bahasa 

Arab. Dalam realitanya, pembelajaran gramatika bahasa Arab dipandang dengan 

sesuatu yang sulit dikarenakan begitu kompleknya kaidah-kaidah nahwu dan 

ṣaraf, yang mana kaidah-kaidah nahwu dan ṣaraf sangat jauh berbeda dengan  

kaidah bahasa Indonesia.3 

Selain itu bahasa Arab merupakan salah satu disiplin ilmu yang memuat 

beberapa aspek keterampilan yang terkandung di dalamnya, yaitu keterampilan 

mendengar (Mahārah al-Istimā’), keterampilan berbicara (Mahārah al-Kalām), 

keterampilan membaca (Mahārah al-Qirāah), dan keterampilan menulis 

(Mahārah al-Kitābah).4 Untuk menguasai keempat keterampilan diatas mutlak 

diperlukannya ilmu gramatika bahasa Arab yaitu ilmu nahwu dan ṣaraf. Keempat 

keterampilan tersebut merupakan tujuan dari adanya pembelajaran bahasa Arab. 

Oleh karena itu, mempelajari dan mengajarkan bahasa Arab di lembaga-lembaga  

 
3 Rani Zuhriyah, “Pembelajaran Bahasa Arab Menurut Akhmad Munawari”, Skripsi, 

(Purwokerto: Prodi Pendidikan Bahasa Arab Jurusan Tarbiyah STAIN Purwokerto, 2014), hlm. 5. 
4 Mohammad Thoha, Pembelajaran Bahasa Arab Dengan Pendekatan Manajem Berbasis 

Sekolah, Okara, I, 7 (Mei, 2012), hlm. 80. 
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yang ada di Indonesia harus tetap dipertahankan.5 

Ilmu nahwu adalah aturan-aturan yang dapat mengenal hal ihwal kata-kata 

bahasa Arab, baik dari segi i’rab maupun bina’.6 Nahwu membicarakan mengenai 

hukum-hukum huruf, kata, dan kalimat, serta tentang bunyi akhir sebuah kata.7 

Dengan menguasai ilmu nahwu dan ṣaraf, seseorang dapat dengan mudah 

mempelajari gramatika Arab, terutama untuk keterampilan membaca (Mahārah 

al-Qirāah).8 

Seperti halnya dilingkup pondok pesantren yang secara umum mengkaji 

dan membaca teks-teks kitab kuning klasik dengan bahasa Arab. Hal ini 

diterapkan pula di kelas Alfiyyah II Pondok Pesantren Al-Luqmaniyyah 

Yogyakarta, yaitu dengan memberi mata pelajaran gramatika bahasa Arab dengan 

merujuk pada kitab Alfiyyah ibn Mālik karya Syekh Muhammad bin ‘Abdillāh bin 

Mālik Aṭ-Ṭā’i Al-Jayyani. Oleh sebab itu diharapkan dengan pembelajaran 

gramatika bahasa Arab dengan menggunakan kitab Alfiyyah ibn Mālik dapat 

menjadi wasilah (perantara) dalam memahami teks-teks bahasa Arab terutama 

dalam mempelajari dan memahami teks Al-Qur’an. 

Sehubungan dengan hal ini Tayar Yusuf dan Syaiful Anwar dalam 

bukunya yang berjudul “Metodologi Pengajaran Agama dan bahasa Arab” 

 
5 Rodliyah Zaenuddin, “Pembelajaran Nahwu/Sharaf dan Implikasinya Terhadap 

Membaca dan Memahami Literatur Bahasa Arab Kontemporer Pada Santri Majlis Tarbiyatul 
Mubtadi’in Desa Kempek Kecamatan Gempol Kabupaten Cirebon”, Holistik, XII, 01 (Juni 2012), 
hlm. 96-97. 

6 A. Mualif, Metodologi Pembelajaran Ilmu Nahwu Dalam Pendidikan Bahasa Arab, Al-
Hikmah, I, 01 (2019), hlm. 28. 

7 Fahul Mujib dan Nailur Rahmawati, Permainan Edukatif Pendukung Pembelajaran 
Bahasa Arab (2), (Yogyakarta: Diva Press, 2013), hlm.160. 

8 Abu Said, “Problematika Pembelajaran Nahwu Menggunakan Kitab Aj-Jurumiyyah 
Jawan Kelas Satu Pondok Pesantren Darul Abror Watumas Purwokerto Utara”, Skripsi, 
(Purwokerto: Jurusan Pendidikan Bahasa Arab Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan IAIN 
Purwokerto, 2019), hlm. 2. 
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menulis bahwa: “Bahasa Arab dan Al-Qur’an bagaikan dua sisi mata uang yang 

tidak dapat dipisah-pisahkan antara yang satu dengan yang lainnya. Mempelajari 

bahasa Arab adalah syarat wajib untuk mempelajari Al-Qur’an. Mempelajari Al-

Qur’an berarti mempelajari bahasa Arab.”9 

Dalam tingkatan ilmu nahwu di mulai dari kitab Jurūmiyyah, kitab Imriṭi, 

dan kitab Alfiyyah ibn Mālik. Kitab Alfiyyah ibn Mālik karangan Syekh 

Muhammad bin ‘Abdillāh bin Mālik Aṭ-Ṭā’i Al-Jayyani merupakan salah satu 

kitab yang paling populer di kalangan pondok pesantren di seluruh Negeri. 

Banyak pondok pesantren yang menjadikan kitab Alfiyyah ibn Mālik sebagai 

rujukan materi pokok dalam pembelajaran ilmu nahwu.  

Dalam pembelajaran gramatika, terkadang santri yang mempelajarinya 

terasa jenuh dan membosankan, salah satunya yaitu disebabkan karena 

penggunaan model pembelajaran yang tidak tepat. Model pembelajaran itu sendiri 

adalah bentuk pembelajaran yang tergambar dari awal sampai akhir yang 

disajikan secara khas oleh guru. Dengan kata lain, model pembelajaran 

merupakan bungkus atau bingkai dari penerapan suatu pendekatan, metode, 

strategi, dan tehnik pembelajaran.10 Oleh karena itu, seorang pengajar dalam 

proses pembelajarannya diusahakan menggunakan model pembelajaran yang tepat 

dengan kondisi keadaan pengajar maupun yang diajar atau santri, karena dengan 

menggunakan model pembelajaran yang tepat akan membantu tercapainya suatu 

tujuan pembelajaran tersebut. 

Pondok Pesantren Al-Luqmaniyyah Yogyakarta merupakan salah satu 
 

9 Tayar Yusuf dan Syaiful Anwar, “Metodologi Pengajaran Agama dan Bahasa Arab”, 
(Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997), hlm.188. 

10 Helmiati, Model Pembelajaran, (Yogyakarta: Aswaja Presindo, 2012), hlm. 19. 
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lembaga non formal yang berada di lingkungan masyarakat perkotaan yang di 

dalamnya tidak hanya mengajarkan ilmu agama saja namun didalamnya juga 

mengajarkan ilmu alat, seperti nahwu dan ṣaraf. Kitab Alfiyyah ibn Mālik 

merupakan strata paling tinggi dalam pembelajaran ilmu nahwu dan ṣaraf di 

Pondok Pesantren Al-Luqmaniyyah Yogyakarta. 

Dalam pemahaman bahasa Arab kepada seorang santri. Pondok Pesantren 

Al-Luqmaniyyah Yogyakarta menggunakan kitab Alfiyyah ibn Mālik karangan 

Syekh Muhammad bin ‘Abdillāh bin Mālik Aṭ-Ṭā’i Al-Jayyani dalam mempelajari 

gramatika bahasa Arab terkhusus di kelas Alfiyyah II Pondok Pesantren Al-

Luqmaniyyah Yogyakarta. Salah satu tujuan dari pembelajaran tersebut agar 

santri dapat bisa mengenal dan memahami sistem gramatika bahasa Arab yang 

ada dalam kitab kuning secara teknis. 

Berdasarkan observasi awal yang dilakukan oleh peneliti proses 

pembelajaran gramatika bahasa Arab yang dirasakan saat ini khususnya di kelas 

Alfiyyah II Pondok Pesantren Al-Luqmaniyyah Yogyakarta sudah cukup baik. 

Salah satu proses pembelajaran di kelas Alfiyyah II sebagaimana hasil wawancara 

saudari Naila Zulfatun Nisa yang merupakan santri putri kelas Alfiyyah II beliau 

megatakan bahwa : 

“proses pembelajaran di kelas sudah tepat yang dimana pembelajaran 
nahwu itu perlu diskusi, dengan metode diskusi tersebut bisa menambah 
pengetahuan, bisa bertukar fikiran pemahaman dan dituntut belajar juga 
sebelum masuk kelas, dan menurut beliau proses seperti itu merupakan 
model pembelajaran yang ideal diterapkan di kelas Alfiyyah II yang 
menggunakan kitab Alfiyyah ibn Mālik”.11 

 
 

11 Naila Zulfatun Nisa, Santri Putri kelas Alfiyyah II Pondok Pesantren Al-Luqmaniyyah, 
Wawancara pribadi, Yogyakarta, 23 Februari 2021. 
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Sedangkan menurut saudari Roudhatun Nafi’ah beliau mengatakan bahwa 

: “proses pembelajaran sudah cukup baik, yang dimana dalam pembelajaran 

tersebut dituntut aktif dengan adanya model diskusi dalam pembelajaran, selain 

itu setiap malam minggu juga dengan adanya yaumul hisab atas bait-bait Alfiyyah 

yang telah dihafalkan yang dengan langsung oleh guru pengampu nahwu di kelas, 

dan itu merupakan menjadi tantangan dan semangat untuk belajar”.12 Begitu juga 

menurut saudari Siti Khadijah beliau mengatakan bahwa : 

“model pembelajaran dengan pendekatan yang berpusat pada santri dengan 
metode diskusi dan ceramah ini sangat tepat. Karena hal ini mendorong 
santri untuk mau tidak mau harus belajar terlebih dahulu sebelum masuk 
kelas”.13 
 

Namun apabila dilihat dari segi hasil yang diperoleh dari proses 

pembelajaran tersebut maka pembelajaran gramatika bahasa Arab menggunakan 

kitab Alfiyyah ibn Mālik di kelas Alfiyyah II Pondok Pesantren Al-Luqmaniyyah 

Yogyakarta dirasakan belum cukup dikarenakan masih banyaknya santri yang 

belum memahami pelajaran gramatika bahasa Arab baik dari segi praktek maupun 

pengalaman sehari-hari. Dengan pembelajaran Alfiyyah diharapkan santri dapat 

menambah pemahaman terhadap ilmu gramatika bahasa Arab sehingga santri 

menjadi lebih baik lagi bacaanya. Sebagaimana hasil wawancara saudari Naila 

Zulfatun Nisa beliau mengatakan bahwa : 

 “santri-santri dikelas Alfiyyah II mempunyai latar belakang pembelajaran 
nahwu yang berbeda-beda, ada yang sudah mempunyai bekal dan ada juga 
yang sama sekali belum mempunyai bekal, oleh karena itu, proses 
pembelajaran dengan model pembelajaran seperti itu tidak tepat bagi santri 

 
12 Roudhatun Nafi’ah, Santri putri kelas Alfiyyah II Pondok Pesantren Al-Luqmaniyyah, 

Wawancara pribadi, Yogyakarta, 23 Februari 2021. 
13 Siti Khodijah, Santri putri kelas Alfiyyah II Pondok Pesantren Al-Luqmaniyyah, 

Wawancara pribadi, Yogyakarta, 23 Februari 2021. 
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yang belum memiliki bekal nahwu. Selain itu waktu pembelajaran dikelas 
juga yang terbatas yang dimana hendaknya dalam pembelajaran nahwu itu 
butuh waktu yang lama agar dapat memahami materi dalam 
pembelajaran”.14 

 
Sedangkan menurut saudari Devi Liasari beliau mengatakan bahwa : 

 “metode yang digunakan dikelas itu merupakan metode yang dalam artian 
banyak penekanan bagi santri, yang dimana sebagaian santri menginginkan 
metode yang santai tapi pasti. Selain itu waktu yang diberikan cuma 60 
menit kadang lebih di dalam kelas, dengan waktu segitu sangat kurang buat 
menangkap materi pembelajaran dengan latar belakang santri yang berbeda-
beda menjadikan problem dalam proses pembelajaran.15 
 

Dari pengamatan peneliti proses pembelajaran gramatikal bahasa Arab di 

kelas Alfiyyah II belum sepenuhnya memenuhi harapan, sebagaimana target yang 

diharapkan dalam mempelajari gramatika bahasa Arab yaitu mampu membaca 

teks Arab tanpa harakat. Adapun alasan yang paling mendasar bagi peneliti adalah 

ilmu nahwu merupakan dasar bagaimana memahami literatur-literatur bahasa 

Arab yang sangat potensial terhadap pemahaman kitab-kitab berbahasa arab klasik 

sebagai salah satu rujukan ilmu-ilmu keislaman sehingga menjadi sangat penting 

untuk mempelajarinya. 

Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk mengetahui model pembelajaran 

gramatika yang dilaksanakan di kelas Alfiyyah II Pondok Pesantren Al-

Luqmaniyyah Yogyakarta dan mengetahui proses pembelajaran sekaligus faktor 

pendukung dan penghambat dari pembelajaran tersebut. Peneliti mengambil judul 

“Model Pembelajaran Gramatika Bahasa Arab Menggunakan Kitab Alfiyyah Ibn 

 
14 Naila Zulfatun Nisa, Santri putri kelas Alfiyyah II Pondok Pesantren Al-Luqmaniyyah, 

Wawancara pribadi, Yogyakarta, 23 Februari 2021. 
15 Devi Liasari, Santri putri kelas Alfiyyah II Pondok Pesantren Al-Luqmaniyyah, 

Wawancara pribadi, Yogyakarta, 23 Februari 2021. 
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Mālik di Kelas Alfiyyah II Pondok Pesantren Al-Luqmaniyyah Yogyakarta Tahun 

Ajaran 2020-2021” dikarenakan minimnya pemahaman santri kelas Alfiyyah II 

terhadap ilmu gramatika bahasa Arab baik dari segi praktek maupun pemahaman, 

serta tidak sedikitnya santri Alfiyyah II yang belum mampu membaca teks Arab 

tanpa harakat. Disebabkan karena adanya faktor-faktor penghambat yang 

menghambat proses pembelajaran. Adapaun perbedaan dan keunggulan dari 

pembelajaran ini yaitu adanya inovasi penanya wajib dan penjawab wajib dalam 

pembelajaran yang sangat  membantu dalam berjalannya pembelajaran secara 

maksimal.  

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah peneliti paparkan diatas, 

maka penelitian tentang “Model Pembelajaran Gramatika Bahasa Arab 

Menggunakan Kitab Alfiyyah Ibn Mālik di Kelas Alfiyyah II Pondok Pesantren Al-

Luqmaniyyah Yogyakarta Tahun Ajaran 2020-2021” ini penting untuk dikaji 

karena ilmu nahwu merupakan ilmu pokok yang harus dikuasai oleh santri untuk 

bisa menguasai ilmu-ilmu lainnya di Pondok Pesantren Al-Luqmaniyyah dan 

sebagai motivasi bagi adik kelas dalam semangat belajar ilmu nahwu, 

sebagaimana pernyataan Imam Suyuti sebagai berikut :”Innal ‘ulūma kullaha 

muftaqqiratun ilaiha”.16 Selain itu kita dapat mengetahui model desain dan proses 

pembelajaran di kelas Alfiyyah II Pondok Pesantren Al-Luqmaniyyah Yogyakarta 

dan mengetahui faktor pendukung dan penghambat dalam pembelajaran tersebut. 

B. Rumusan Masalah 

Mengingat keterbatasan kemampuan dan waktu yang dimiliki oleh 
 

16 Muhammad bin Ahmad Al-Ahda dan Abdullah bin Yahya Asy-Syu’abi, Al-Kawākib 
Ad-Durriyyah, (Lebanon: Dar Al-Kutub Al-iIlmiyyah, 2016), hlm. 25.  
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peneliti, maka penelitian skripsi ini akan difokuskan pada pembahasan Model 

Pembelajaran Gramatika Bahasa Arab Menggunakan Kitab Alfiyyah ibn Mālik di 

Kelas Alfiyyah II Pondok Pesantren Al-Luqmaniyyah Yogyakarta Tahun Ajaran 

2020-2021. 

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka permasalahan yang 

hendak dikaji dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut: 

1. Bagaimana model desain pembelajaran gramatika bahasa Arab 

menggunakan kitab Alfiyyah ibn Mālik di kelas Alfiyyah II Pondok 

Pesantren Al-Luqmaniyyah Yogyakarta tahun ajaran 2020-2021? 

2. Bagaimana proses pembelajaran gramatika bahasa Arab 

menggunakan kitab Alfiyyah ibn Mālik di kelas Alfiyyah II Pondok 

Pesantren Al-Luqmaniyyah Yogyakarta tahun ajaran 2020-2021? 

3. Faktor apa saja yang mendukung dan menghambat dalam proses 

pembelajaran gramatika bahasa Arab menggunakan kitab Alfiyyah 

ibn Mālik di kelas Alfiyyah II Pondok Pesantren Al-Luqmaniyyah 

Yogyakarta tahun ajaran 2020-2021? 

 

4. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

Adapun tujuan dari penelitian ini, diantaranya sebagai berikut: 

1. Untuk mengetahui model desain pembelajaran gramatika bahasa 

Arab menggunakan kitab Alfiyyah ibn Mālik di kelas Alfiyyah II 

Pondok Pesantren Al-Lqmaniyyah Yogyakarta tahun ajaran 2020-

2021. 
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2. Untuk menjelaskan proses pelaksanaan pembelajaran gramatika 

bahasa Arab menggunakan kitab Alfiyyah ibn Mālik di kelas 

Alfiyyah II Pondok Pesantren Al-Lqmaniyyah Yogyakarta tahun 

ajaran 2020-2021. 

3. Untuk mengetahui faktor apa saja yang mendukung dan 

menghambat keberhasilan dalam proses pembelajaran gramatika 

bahasa Arab menggunakan kitab Alfiyyah ibn Mālik di kelas 

Alfiyyah II Pondok Pesantren Al-Lqmaniyyah Yogyakarta tahun 

ajaran 2020-2021. 

Sedangkan kegunaan dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Memberikan sumbangan pengetahuan deskriptif bagi pembaca 

tentang pembelajaran gramatika bahasa Arab menggunakan kitab 

Alfiyyah ibn Mālik. 

2. Sebagai bahan evaluasi bagi Pondok Pesantren Al-Luqmaniyyah 

Yogyakarta agar dapat meningkatkan kualitas pembelajaran 

gramatika bahasa Arab di kelas Alfiyyah II terutama dalam 

pemanfaatan kitab Alfiyyah ibn Mālik. 

3. Mengembangkan wawasan bagi peneliti dan pembaca maupun 

pemerhati bahasa tentang pembelajaran gramatika bahasa Arab 

menggunakan kitab Alfiyyah ibn Mālik di kelas Alfiyyah II Pondok 

Pesantren Al-Luqmaniyyah Yogyakarta. 

C. Kajian Pustaka 

Sejauh pengamatan dan penelaahan yang dilakukan terhadap skripsi-
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skripsi terdahulu dalam pembahasan bidang gramatika sudah lumayan banyak 

dilakukan penelitian, akan tetapi masih ada perbedaan dengan judul yang di teliti 

oleh peneliti. Adapun hasil-hasil penelitian yang tidak langsung berkaitan dengan 

penelitian peneliti. 

Pertama, Tesis yang berjudul “Model Pengembangan Pembelajaran 

Bahasa Arab Di Perguruan Islam Mathali’ul Falah Kajen Margoyoso Pati”. 

Oleh Pujianto, S.Pd.I (2017).17 Tesis tersebut berfokus pada akar sejarah model 

pengembangan bahasa Arab secara menyeluruh yang mencakup aspek model 

pembelajaran yang dilakukan, pengembangan pembelajaran bahasa Arab serta 

kontribusinya terhadap peserta didik. 

Persamaan tesis tersebut dengan penelitian ini yaitu keduanya sama 

membahas tentang sebuah model pembelajaran. Sedangkan perbedaannya yaitu 

tesis tersebut berfokus pada akar sejarah model pengembangan bahasa Arab 

secara menyeluruh yang mencakup aspek model pembelajaran yang dilakukan, 

pengembangan pembelajaran bahasa Arab serta kontribusinya terhadap peserta 

didik, sedangkan penelitian ini berfokus pada model pembelajaran yang terjadi 

dalam pembelajaran, proses pembelajaran, serta faktor pendukung dan 

penghambat  dalam pembelajaran tersebut. 

Kedua, Skripsi yang berjudul ”Pembelajaran Qowa’id Nahwu Dengan 

Kitab Al-‘Imriṭi Di Kelas Wustho II Madrasah Diniyyah An-Nawawi Putri Jejeran 

Pleret Bantul Tahun Ajaran 2014/2015”. Oleh Anis Muhammad Nur Hidayat 

 
17 Pujianto, “Model Pengembangan Pembelajaran Bahasa Arab Di Perguruan Islam 

Mathali’ul Falah Kajen Margoyoso Pati”, Tesis, Yogyakarta: Pascasarjana Pendidikan Islam UIN 
Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2017. 
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(2015).18 Skripsi tersebut berfokus pada proses pembelajaran, problematika non 

linguistik, dan faktor pendukung dan penghambat dalam pembelajaran qowā’id 

nahwu dengan kitab Al-Imriṭi.  

Persamaan skripsi tersebut dengan penelitian ini yaitu keduanya sama 

membahasa tentang qowā’id nahwu dalam suatu pembelajaran. Sedangkan 

perbedaanya yaitu penelitian ini berfokus pada model pembelajaran yang terjadi 

dalam pembelajaran, proses pembelajaran, serta faktor pendukung dan 

penghambat dalam pembelajaran tersebut, selain itu media yang digunakan 

sebagai acuan pembelajaran berbeda yang dimana skripsi tersebut menggunakan 

kitab Al-‘Imriṭi sebagai kitab acuan pembelajaran qowā’id nahwu, sedangkan 

penelitian ini menggunakan kitab Alfiyyah ibn Mālik sebagai acuan utama dalam 

pembelajaran qowā’id nahwu atau gramatika. Dan perbedaanya lagi yaitu dalam 

hal objeknya yang dimana skripsi tersebut objek penelitiannya yaitu Madrasah 

Diniyyah Putri Jejeran Pleret Bantul kelas Wustho II, sedangkan penelitian ini 

yang jadi objek penelitian yaitu kelas Alfiyyah II Pondok Pesantren Al-

Luqmaniyyah Yogyakarta. 

Ketiga, Skripsi yang berjudul ”Pengajaran Nahwu Dengan Menggunakan 

Kitab An-Nahwu Al-Wadhih Di Kelas I’dadiyyah Madrasah Salafiyyah Di 

Pondok Pesantren Al-Munawwir Krapyak Yogyakarta”. Oleh Sihabudin (2009).19 

Skripsi tersebut berfokus pada metode apa yang digunakan dalam pengajaran, 

 
18 Anis Muhammad Nur Hidayat, “Pembelajaran Qowa’id Nahwu Dengan Kitab Al-

‘Imritiy Di Kelas Wustho II Putri Jejeran Pleret Bantul Tahun Ajaran 2014/2015”, Skripsi, 
Yogyakarta: Fak. Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Suka Yogyakarta, 2015. 

19 Sihabudin, “Pengajaran Nahwu Dengan Menggunakan Kitab An-Nahwu Al-Wadhih Di 
Kelas I’dadiyyah Madrasah Salafiyyah II Pondok Pesantren Al-Munawwir Krapyak Yogyakarta”, 
Yogyakarta: Fak. Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Suka Yogyakarta, 2009. 
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sejauhmana keberhasilan pengajaran, dan faktor pendukung dan penghambat 

dalam pengajaran. 

Persamaan skripsi tersebut dengan penelitian ini yaiitu sama-sama 

mengkaji dalam bidang pembelajaran nawhu atau gramatika. Salah satu dari 

perbedaanya yaitu pada fokus penelitian yang dimana skripsi tersebut berfokus 

pada metode apa yang digunakan dalam pembelajaran, sedangkan penelitian ini 

berfokus pada model pembelajaran yang terjadi dalam pembelajaran, proses 

pembelajaran, serta faktor pendukung dan penghambat dalam pembelajaran 

tersebut. 

Keempat, Sebagaimana dalam jurnal karya Erta Mahyudin yang berjudul 

Pengembangan Pembelajaran Nahwu Dengan Model Discovery Learning 

(MPDL),20 dalam jurnal tersebut membahas tentang pengembangan pembelajaran 

nahwu dengan menggunakan model Dicovery Learning yang mana model tersebut 

merupakan salah satu alternatif model pembelajaran yang dianggap modern dalam 

pembelajaran nahwu, dan penelitian dalam jurnal tersebut didasarkan pada mereka 

yang mempelajarai nahwu, mereka menganggap bahwa sampai saat ini pengejaran 

nahwu masih belum efektif dan contoh-contoh yang digunakan juga kurang 

pariatif dan komunikatif.  

Persamaan jurnal tersebut dan penelitian ini yaitu sama membahas tentang 

suatu model pembelajaran. Adapun perbedaan dengan penelitian ini yaitu 

penelitian ini berfokus pada model pembelajaran yang terjadi dalam 

pembelajaran, proses pembelajaran, serta faktor pendukung dan penghambat  

 
20 Erta Mahyudin, ”Pengembangan Pembelajaran Nahwu Dengan Model Pembelajaran 

Discovery Learning (MPDL)”, Edukasiana, VII, 1 (November 2016), hlm. 152. 
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dalam pembelajaran tersebut. 

Meskipun sudah banyak penelitian yang membahas tentang model 

pembelajaran bahasa Arab, tetapi perlu diketahui bahwasannya dari pembahasan 

diatas dari fokus penelitian, objek, media, tempat, dan model pembelajarannya itu 

berbeda. Penelitian ini membahas tentang model pembelajaran gramatika bahasa 

Arab menggunakan kitab Alfiyyah ibn Mālik di kelas Alfiyyah II pondok pesantren 

Al-Luqmaniyyah Yogyakarta tahun ajaran 2020-2021 sebagai pengembang dari 

penelitian-penelitian yang telah dipaparkan diatas. 

D. Sistematika Penulisan 

Agar dalam penelitian ini lebih sistematis dan terfokus, maka peneliti 

sajikan sistematika pembahasan sebagai gambaran umum penulisan skripsi. 

Adapun sistematika pembahasan tersebut adalah sebagai berikut: 

Bagian awal berisi: Halaman Judul, Halaman Pengesahan, Halaman 

Persembahan, Halaman Motto, Kata Pengantar, Abstrak, Daftar Isi dan Daftar 

Lampiran. 

Bagian kedua adalah bagian isi yang berisi uraian penelitian mulai dari 

pendahuluan hingga penutup yang tertuang dalam bentuk bab sebagai satu 

kesatuan yang saling berkaitan. 

Bab I yaitu bagian pendahulan yang berisi tentang latar belakang masalah, 

rumusan masalah, manfaat dan kegunaan penelitian, kajian pustaka, dan 

sistematika penulisan. 

Bab II yaitu bagian yang berisi landasan teori, dan metode penelitian. 

Bab III berisi tentang gambaran umum Pondok Pesantren Al-Luqmaniyyah 
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Yogyakarta, letak geografis, sejarah singkat berdirinya Pondok Pesantren Al-

Luqmaniyyah Yogyakarta, profil pengasuh, visi, misi, dan tujuan, kegiatan 

pendidikan, metode pendidikan, struktur kelembagaan pondok pesantren, kegiatan 

harian, staff pengajar, keadaan santri dan alumni, sarana dan prasarana. 

Bab IV berisi hasil penelitian atau jawaban dari rumusan masalah yang 

memuat tentang desain model pembelajaran di kelas Alfiyyah II, proses 

pembelajaran gramatika di kelas Alfiyyah II, dan faktor pendukung dan faktor 

pengahambat dalam proses pembelajaran gramatika bahasa Arab menggunakan 

kitab Alfiyyah ibn Mālik di kelas Alfiyyah II Pondok Pesantren Al-Luqmaniyyah 

Yogyakarta. 

Bab V adalah bagian penutup yang berisi kesimpulan dari hasil penelitian 

yang telah dilakukan, saran-saran serta kata penutup.  

Bagian akhir mencangkup daftar pustaka dan beberapa lampiran yang 

terkait dengan penyusunan skripsi ini.  
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BAB V 

PENUTUP 

Dalam bab ini peneliti  akan  menyimpulkan hasil  penelitian model, proses, 

dan  faktor pendukung dan penghambat dalam pembelajaran gramatika bahasa 

Arab di kelas Alfiyyah II Pondok Pesantren Al-Luqmaniyyah Yogyakarta dan 

saran-saran yang berkaitan dengan simpulan tersebut sebagai berikut: 

A. Kesimpulan 
 

1. Model desain pembelajaran gramatika bahasa Arab menggunakan kitab 

Alfiyyah ibn Mālik di kelas Alfiyyah II Pondok Pesantren Al-

Luqmaniyyah Yogyakarta 

Model desain pembelajaran yang digunakan di kelas Alfiyyah II 

Pondok Pesantren Al-Luqmaniyyah Yogyakarta adalah model 

pembelajaran aktif dan model pengajaran sistem perilaku yang berfokus 

kepada santri dengan metode presentasi, diskusi, tanya jawab, ceramah, 

hafalan, dan bandongan. 

2. Proses pembelajaran gramatika bahasa Arab menggunakan kitab Alfiyyah 

ibn Mālik di kelas Alfiyyah II Pondok Pesantren Al-Luqmaniyyah 

Yogyakarta 

Pembelajaran nahwu di kelas Alfiyyah II dilaksanakan lima 

pertemuan dalam seminggu, yang mana empat pertemuan digunakan 

pembacaan maqra, presentasi, tanya jawab, dan diskusi. Sedangkan satu 

pertemuan malam minggu digunakan untuk yaumul hisab yaitu hari 

dimana hafalan santri selama satu minggu itu dipertanggung jawabkan. 
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Masing-masing pertemuan memiliki alokasi selama satu setengah jam 

kurang lebih dimulai pukul 19.45-21.30 WIB. Proses pembelajaran untuk 

presentasi, tanya jawab, dan diskusi, dimulai dengan santri membacakan 

naẓam selama kurang lebih 10 menit, setelah membaca naẓam selama 

kurang lebih 10 menit ustāż membuka pembelajaran dengan salam dan 

dilanjutkan mengirim doa kepada guru-guru dan pengarang kitab. 

Kemudian dilanjutkan kegiatan inti yaitu santri-santri membaca maqra 

yang sudah dipersiapkan sebelumnya, presentasi, tanya jawab, dan 

diskusi. Dalam kegiatan inti santri-santri yang aktif sampai selesai 

kegiatan inti tersebut dengan ditandai dengan terjawabnya seluruh 

pertanyaan yang ada dan diskusi pun telah usai tidak ada yang 

dipermasalahkan lagi. Selama kegiatan inti berlangsung ustāż mengamati 

berjalannya kegiatan, ketika pembahasan tersebut mulai melebar jauh 

ustāż mengingatkan santri-santri untuk kembali ketopik pembahasan. 

Kegiatan penutup pembelajaran di akhiri dengan ustāż menerangkan 

secara ringkas, padat, dan jelas setiap bait Alfiyyah ibn Mālik yang dikaji 

pada malam tersebut. Setelah menjelaskan setiap bait Alfiyyah ibn Mālik, 

santri diminta untuk membacakan pertanyan-pertanyaan yang ditanyakan 

penanya wajib, kemudian ustāż menjawab satu persatu pertanyaan secara 

ringkas, padat, dan jelas sampe selesai semua pernyataan dijawab. 

Kemudian proses pembelajaran diakhiri dengan pembacaan doa (Al-Aṡr) 

dan salam. Untuk kegiatan yaumul hisab malam minggu ustāż dari awal 

sampai akhir pembelajaran meminta pertanggung jawaban setiap santri, 
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ketika sudah semua maka pembelajaranpun diakhiri. 

3. Faktor pendukung dan penghambat dalam pembelajaran gramatika 

bahasa Arab menggunakan kitab Alfiyyah ibn Mālik di kelas Alfiyyah II 

Pondok Pesantren Al-Luqmaniyyah Yogyakarta 

Adapun faktor pendukung dan penghambat dalam proses 

pembelajaran di kelas peneliti mengklasifikasikan menjadi dua yaitu 

faktor internal dan eksternal. Faktor pendukung internal mencakup rasa 

cinta terhadap ilmu nahwu, minat, kesiapan, motivasi, dan ustāż 

pengampu ilmu nahwu. Sedangkan faktor pendukung eksternal 

mencakup sistem pembelajaran, teman, belajar diluar kelas, 

punishment,dan munāqosyah Alfiyyah ibn Mālik. Faktor penghambat 

internal mencangkup keberagaman santri, kesiapan, rasa malas, 

rendahnya bekal ilmu nahwu, dan kurang percaya diri. Sedangkan faktor 

penghambat eksternal mencakup alokasi waktu, bentrok antara kegiatan 

pondok dengan kampus, materi, metode, dan mufrodat. 

B. Saran 

Saran untuk Dewan Pendidikan untuk lebih meningkatkan kurikulum di 

Pondok Pesantren Al-Luqmaniyyah Yogyakarta, menyediakan media-media 

pembelajaran, sarana dan prasarana agar pembelajaran di Pondok Pesantren 

Al-Luqmaniyyah Yogyakarta terutama di kelas Alfiyyah II selalu kondusif 

dan maksimal. 

Saran untuk ustāż pengampu Alfiyyah ibn Mālik agar selalu 

mempertimbangkan terlebih dahulu dalam menerapkan sebuah metode 
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pembelajaran terhadap kemampuan masing-masing santri, sehingga semua 

santri dapat mengikuti pembelajaran dengan maksinal tanpa terkecuali. Ustāż 

hendaknya bisa membimbing santri diluar kelas pembelajaran. Ustāż 

hendaknya tetap mengotrol perkembangan santri dalam memahami 

pembelajaran. 

Saran kepada santri Alfiyyah II untuk meningkatkan kedisiplinan dan 

semangat dalam mengikuti kegiatan pembelajaran. Tingkatkan rasa percaya 

diri dan keberanian dalam mengungkapkan pendapat walaupun pendapat itu 

salah. Dan jangan pernah malu untuk belajar berbicara didepan umum.  

C. Kata Penutup 

Segala puji bagi Allah Swt yang telah melimpahkan nikmat, taufik, 

rahmat, dan hidayah-Nya, sehingga peneliti dapat menyelesaikan penelitian 

dan penyusunan skripsi ini. Sholawat serta salam semoga tetap terlimpahkan 

kepada Nabi Muhammad Saw, kekasih yang tak pernah pilih kasih, dan 

penyayang kepada seluruh umat. 

Peneliti mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah 

membantu baik pikiran ataupun tenaganya dalam menyelesaikan skripsi ini. 

Peneliti sadar bahwa masih banyak kekurangan dalam  menyelesaikan skripsi 

ini, sehingga kritik dan saran selalu peneliti nantikan. 

Akhirnya dengan penuh harapan dan do’a yang peneliti panjatkan, 

semoga Allah Swt selalu memberikan ridho-Nya dan memberikan manfaat 

pada karya ilmiah ini untuk peneliti khususnya dan pembaca pada umumnya.  
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