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ABSTRAK 

Rida Setia. Korelasi antara Hasil Belajar Al-Istima‟ Wa Al-Kalam 

dengan Persepsi Kemampuan Komunikasi Mahasiswa PBA UIN Sunan Kalijaga 

terhadap Penutur Asli Bahasa Arab Tahun Ajaran 2020/2021. Skripsi. 

Yogyakarta: Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Sunan Kalijaga, 2022. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui korelasi antara hasil belajar al-

istima‟ wa al-kalam dengan persepsi kemampuan komunikasi mahasiswa PBA 

terhadap penutur asli bahasa Arab. Penelitian ini menggunakan pendekatan 

kuantitatif korelatif dan kuantitatif deskriptif yang pengukurannya berupa analisis 

statistik menggunakan aplikasi SPSS. Responden pada penelitian ini terdiri dari 

129 orang yang berasal dari mahasiswa semester V dan semester VII. Responden 

mayoritas berjenis kelamin perempuan, dengan persentase perempuan sebesar 

69,8% yang berjumlah 90 orang dan persentase laki-laki 30,2% yang berjumlah 

39 orang.  

Hasil penelitian menunjukkan nilai signifikansi 0,0000,05 yang berarti 

terdapat korelasi antara hasil belajar al-istima‟ wa al-kalam dengan persepsi 

kemampuan komunikasi mahasiswa PBA terhadap penutur asli bahasa Arab. 

Derajat korelasi sebesar 31,2% yang berarti variabel memiliki korelasi lemah. 

Arah korelasi positif, sehingga semakin tinggi hasil belajar al-istima‟ wa al-kalam  

maka semakin baik pula persepsi kemampuan komunikasi mahasiswa PBA 

terhadap penutur asli bahasa Arab, atau semakin rendah hasil belajar al-istima‟ wa 

al-kalam  maka semakin buruk pula persepsi kemampuan komunikasi mahasiswa 

PBA terhadap penutur asli bahasa Arab. 

 

Kata Kunci: Hasil Belajar, Al-Istima‟ Wa Al-Kalam, Persepsi, Mahasiswa PBA, 

Kemampuan Komunikasi, Penutur Asli. 
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 مستخلص البحث
 مع والكلام الاستماع برنامج في التعلم مخرجات بين الإرتباط .سيتيا رضا 
 اككاليجا  سنان جامعة تعليم اللغة العربية في طلاب لدى التواصل على القدرة تصورات

البحث   .2020/2021  الدراسي للعام العربية باللغة الناطقين تجاه الإسلامية الحكومية
الإسلامية  اككاليجا  جامعة سنان الدعلمين وتدريب التربية كلية رتا:جاكاكو ج .العلمى

 .2022،  الحكومية
 الاستماع في التعلم مخرجات بين الإرتباط تحديد إلى الدراسة ىذه تهدف 
 الناطقين تعليم اللغة العربية تجاه طلاب لدى التواصل على القدرة تصورات مع والكلام

 يكون الذي الكمي الترابطي والوصفي الكمي الدنهج لبحثا اىذ يستخدم .العربية باللغة
تطبيق الحزمة الإحصائية للعلوم الاجتماعية  باستخدام إحصائي تحليل شكل على قياسو

(SSSS).  الدراسي الفصل طلاب من شخصًا 129 من البحث اىذ في الدشاركون يتألف 
 الإناث  نسبة بلغت حيث ، الإناث من الدبحوثين غالبية السابع. والفصل الخامس

   .فرداً  39 وبلغت ، ٪30.2 الذكور  نسبة وبلغت ، فرداً  90 أي ، 69.8٪
 ارتباط علاقة ىناك أن يعني مما  0,0000,05 قدرىا معنوية قيمة النتائج أظهرت

 طلاب لدى التواصل على القدرة تصورات مع والكلام الاستماع في التعلم مخرجات بين
 أن يعني وىي٪ 2.13  الارتباط ودرجة. العربية باللغة الناطقين اهتج العربية اللغة تعليم
 في التعلم مخرجات زادت فكلما ، موجب الارتباط واتجاه. ضعيف ارتباط لديو الدتغير

 العربية اللغة تعليم طلاب لدى التواصل على القدرة تصورات كانت ، والكلام الاستماع
 ، والكلام الاستماع في التعلم مخرجات انخفضت وأ ، أفضل العربية باللغة الناطقين تجاه

 .أسوأ تصورات كانت
تعليم  طلاب ، التصورات ، الاستماع والكلام ، التعلم مخرجات المفتاحية: الكلمات 

 .العربية باللغة الناطقون ، الاتصال مهارات اللغة العربية ،
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PEDOMAN TRANSLITERASI 

 

Pedoman Transliterasi Arab-Latin yang digunakan dalam penulisan 

disertasi  ini adalah Pedoman transliterasi yang merupakan hasil Keputusan 

Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan 

Republik Indonesia, Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor : 0543b/U/1987. Di 

bawah ini daftar huruf-huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf  latin. 

1. Konsonan 

Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama 

 Alif ا
Tidak 

dilambangkan 
Tidak dilambangkan 

 Ba B Be ب

 Ta T Te ت

 Ṡa Ṡ ث
Es (dengan titik di 

atas) 

 Ja J Je ج

 Ḥa Ḥ ح
Ha (dengan titik di 

bawah) 

 Kha Kh Ka dan Ha خ

 Dal D De د

 Żal Ż ذ
Zet (dengan titik di 

atas) 
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 Ra R Er ر

 Za Z Zet ز

 Sa S Es س

 Sya SY Es dan Ye ش

 Ṣa Ṣ ص
Es (dengan titik di 

bawah) 

 Ḍat Ḍ ض
De (dengan titik di 

bawah) 

 Ṭa Ṭ ط
Te (dengan titik di 

bawah) 

 Ẓa Ẓ ظ
Zet (dengan titik di 

bawah) 

 Ain „ Apostrof Terbalik„ ع

 Ga G Ge غ

 Fa F Ef ؼ

 Qa Q Qi ؽ

 Ka K Ka ؾ

 La L El ؿ
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 Ma M Em ـ

 Na N En ف

 Wa W We و

 Ha H Ha هػ

 Hamzah ‟ Apostrof ء

 Ya Y Ye ي

 

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

diberi tanda apa pun. Jika hamzah (ء) 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: 

Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama 

 Fatḥah A A ا  

 Kasrah I I ا  

 Ḍammah U U ا  
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Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara 

harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu: 

 

Tanda Nama Huruf Latin Nama 

ي  ا    Fatḥah dan ya Ai A dan I 

 Fatḥah dan wau Iu A dan U ا و  

 

Contoh: 

 kaifa  :  ك ي ف  

ؿ    haula   :   ه و 

 

3. Maddah 

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan 

huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu: 

 

Harkat dan 

Huruf 
Nama 

Huruf dan 

Tanda 
Nama 

 Fatḥah dan alif atau ya ā ػػ ا   ػػ ى
a dan garis di 

atas 

 Kasrah dan ya ī ػػ ي
i dan garis di 

atas 

 Ḍammah dan wau ū ػػ ػو
u dan garis di 

atas 
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Contoh: 

 māta  :  م ات  

 ramā  :  ر م ى

 qīla  :  ق ي ل  

 yamūtu  : يَ  و ت  

 

4. Ta Marbūṭah 

Transliterasi untuk ta marbūṭah ada dua, yaitu: ta marbūṭah yang 

hidup atau mendapat harakat fatḥah, kasrah, dan ḍammah, transliterasinya 

adalah [t]. Sedangkan ta marbūṭah yang mati atau mendapat harakat sukun, 

transliterasinya adalah [h]. 

Kalau pada kata yang berakhir dengan ta marbūṭah diikuti oleh kata 

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

maka ta marbūṭah itu ditransliterasikan dengan ha (h). 

Contoh: 

 rauḍah al-aṭfāl  :  رَوْضَةُ الأطْفَال

لَةُ  دِيْ نَةُ الفَضِي ْ
َ
 al-madīnah al-fāḍīlah  : الد

 al-ḥikmah  :  الِحكْمِةُ 

 

 

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.  
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Contoh: 

 rabbanā  : رَب َّنَا

نَا  najjainā  : نَََّي ْ

 al-ḥaqq  : الَحق  

 al-ḥajj  : الَحج  

 nu‟‟ima  : نُ عِّمَ 

 aduwwun„ : عَدُو  

  

Jika huruf ى ber- tasydīd di akhir sebuah kata dan didahului oleh 

huruf berharakat kasrah (   ِ    ), maka ia ditransliterasi seperti huruf maddah 

(ī).  

Contoh: 

 Alī  (bukan „Aliyy  atau „Aly)„  :   عَلِيّ 

 Arabī  (bukan „Arabiyy  atau „Araby)„  :   عَرَبِّ 

 

 

6. Kata Sandang 

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf  

 Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang .(alif lam ma„rifah) ال

ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsiah 

maupun huruf qamariah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung  

yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang 

mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).  
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Contohnya: 

 al-syamsu  (bukan asy-syamsu) :  الشَّمْسُ 

 al-zalzalah  (bukan az-zalzalah) :   الزَّلْزلََة

 al-falsafah :   الفَلْسَفَة

 al-bilādu :   البِلَادُ 

 

 

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.  

Contohnya: 

 ta‟murūna  :  تََْمُرُوْنَ 

 ‟al-nau  :  النَّوءُ 

 syai‟un  :  شَيْءٌ 

 umirtu  :   أمُِرْتُ 

 

 

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 sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, 

tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata Alquran 

(dari al-Qur‟ān), sunnah, hadis, khusus dan umum. Namun, bila kata-kata 

tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus 

ditransliterasi secara utuh.  
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Contoh: 

Fī ẓilāl al-Qur‟ān 

Al-Sunnah qabl al-tadwīn 

Al-„Ibārāt Fī „Umūm al-Lafẓ lā bi khuṣūṣ al-sabab 

 

9. Lafẓ al-Jalālah (الله) 

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

lainnya atau berkedudukan sebagai muḍāf ilaih (frasa nominal), ditransliterasi 

tanpa huruf hamzah.  

Contoh: 

      dīnullāh  :   دِيْنُ اللِ 

 

Adapun ta marbūṭah di akhir kata yang disandarkan kepada lafẓ al-

jalālah, ditransliterasi dengan huruf [t].  

Contoh: 

 hum fī raḥmatillāh  :  ىُمْ فيْ رَحَْْةِ 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 pedoman ejaan 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 

kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata 

sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga 

berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata 
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sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan 

(CK, DP, CDK, dan DR).  

Contoh: 

Wa mā Muḥammadun illā rasūl 

Inna awwala baitin wuḍi„a linnāsi lallażī bi Bakkata mubārakan 

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

Naṣīr al-Dīn al-Ṭūs 

Abū Naṣr al-Farābī 

Al-Gazālī 

Al-Munqiż min al-Ḍalāl 
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KATA PENGANTAR 

 

ينِ، وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ الْحمَْدُ لِلََِِّ رَبِّ الْعَالَمِيَن، وَبِوِ نَسْتَ  نْ يَا وَالدِّ عِيْنُ عَلَى أمُُورِ الد 
  عَلَى أَشْرَفِ الأنَْبِيَاءِ وَال مُرْسَلِيْنَ وَعَلىَ آلوِِ وَصَحْبِوِ أَجْ مَ عِيَن، أمََّا بَ عْدُ 

 

Puji syukur dipanjatkan kehadirat Allah SWT atas segala nikmat, rahmat, 

hidayah, dan karunia yang dilimpahkan-Nya sehingga saya bisa menyelesaikan 

skripsi ini yang berjudul “Korelasi antara Hasil Belajar Al-Istima‟ wa Al-Kalam 

terhadap Persepsi Mahasiswa PBA UIN Sunan Kalijaga terkait Kemampuan 

Komunikasi dengan Penutur Asli Bahasa Arab”.  

Sholawat dan salam senantiasa dihaturkan kepada baginda Nabi 

Muhammad SAW selaku pembawa kabar gembira dan suri tauladan kepada para 

umatnya, serta yang telah membawa manusia dari zaman kebodohan menuju 

zaman yang penuh dengan ilmu pengetahuan seperti yang kita rasakan pada saat 

sekarang.  

Saya menyadari penyusunan skripsi ini tidak akan bisa selesai tanpa 

bantuan, bimbingan, serta dukungan dari berbagai pihak. Maka dari itu, dengan 

ketulusan hati saya mengucapkan terima kasih kepada: 

1. Bapak Prof. Dr. Phil. Al Makin, S.Ag., M.A., selaku Rektor Universitas 

Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. 

2. Ibu Dr. Hj. Sri Sumarni M.Pd., selaku Dekan Fakultas Ilmu Tarbiyah dan 

Keguruan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. 

3. Bapak Dr. Nurhadi, MA., selaku Ketua Program Studi Pendidikan Bahasa 

Arab UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. 

4. Bapak Nurul Huda M.Pd.,I., selaku Sekretaris Program Studi Pendidikan 

Bahasa Arab UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. 

5. Ibu Rohmatun Lukluk Isnaini, M.Pd.I., selaku Dosen Penasehat Akademik 

yang telah memberi bimbingan, saran dan arahan selama proses 

pendidikan. 
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6. Bapak Dr. Nurhadi, MA., selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah 

memberikan bimbingan serta meluangkan waktu, tenaga, pemikiran, 

arahan, koreksi, masukan dan saran yang membangun dengan penuh 

kesabaran hingga karya ini bisa selesai. 

7. Segenap dosen dan karyawan Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN 

Sunan Kalijaga Yogyakarta. 

8. Keluarga tercinta, terima kasih atas doa dan dukungannya. 

9. Rekan-rekan di Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Sunan Kalijaga 

Yogyakarta, khususnya prodi Pendidikan Bahasa Arab angkatan 2018 dan 

angkatan 2019 yang telah mendukung dan membantu melancarkan proses 

penelitian. 

10. Rekan-rekan warga Asrama Cut Nyak Dhien yang telah membersamai 

selama penyusunan skripsi ini. 

11. Rekan-rekan PLP-KKN Integratif di MTs Negeri 10 Sleman dan Dusun 

Mendak, Kanigoro, Saptosari, Gunung Kidul, D.I. Yogyakarta. 

12. Sahabat terbaik, Intan, Mba Nisa, Mba Uswah, Asa, terima kasih untuk 

semangatnya, terima kasih juga telah memberikan waktu, saran, dan 

masukan dengan penuh kesabaran. 

13. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang tidak 

dapat saya sebutkan satu persatu yang telah turut membantu dan memberi 

dukungan.  
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Saya hanya bisa berdoa semoga Allah membalas amal baik yang telah 

diberikan dan kita selalu dalam lindungan Allah dimanapun kita berada.  

Saya juga berharap semoga karya ini dapat bermanfaat bagi banyak orang, 

meskipun skripsi ini mungkin masih memiliki kekurangan. Maka dari itu, saya 

sangat mengharapkan masukkan dan saran yang membangun untuk perbaikan 

kedepannya.  

 

Yogyakarta, 7 Desember 2021 

Peneliti 

 

 

Rida Setia 

         18104020053 
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BAB I  

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Pada era milenial ini, bahasa Arab bukan lagi milik santri yang berada 

di pesantren yang mempelajari kitab kuning saja, melainkan milik semua 

peserta didik agar cakrawala pengetahuannya lebih terbuka dan teknologi 

informasinya tidak tertinggal dari kemajuan dunia.
2
 Bahasa Arab merupakan 

bahasa resmi ke-6 dari Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).
3
 Selain sebagai 

bahasa pengantar di konferensi Internasional, bahasa Arab juga merupakan 

bahasa peribadatan umat Islam. Bahasa Arab dan agama Islam bagai dua sisi 

mata koin yang tidak bisa dipisahkan, sebab sumber hukum Islam berbahasa 

Arab.
4
  

Di negara Indonesia, bahasa Arab dipandang sebagai bahasa Asing 

yang perlu dipelajari. Bahasa Arab merupakan bahasa yang paling tua di 

dunia, paling kaya makna, dan paling fasih dalam makna.
5
 Maka dari itu, 

sebagai civitas akademika kita perlu menguasai kemampuan berbahasa Arab 

untuk menelaah informasi-informasi atau referensi-referensi  yang langsung 

bersumber dari asalnya, sebab informasi terjemahan juga memiliki 

keterbatasan sesuai paradigma dan wawasan penerjemahnya. Terutama 

mahasiswa program studi (prodi) Pendidikan Bahasa Arab (PBA) yang telah 

didukung dengan adanya mata kuliah al-istima‟ wa al-kalam yang mampu 

meningkatkan kemampuan mahasiswa PBA dalam berbahasa Arab.  

 

                                                           
2
 Akrom Malibary, Pedoman Pengajaran Bahasa Arab pada Perguruan Tinggi Agama 

Islam IAIN, (Jakarta: Proyek Pengembangan Sistem Pendidikan Agama Departemen Agama RI, 

1976), hal. 11. 
3
 https://badanbahasa.kemdikbud.go.id/lamanbahasa/artikel/3100/bahasa-internasional  

4
 Akrom Malibary, op.cit. hal. 13-16. 

5
 Mahmud Ukasyah, Mabadi-u Ta‟limil Lughoh Al-Arabiyyah: Qowa-idun Nuthqi wa Al-

Kitabah, (Al-Qohiroh: Darun Nasyri Lil Jami‟at, 2008), hal. 5. 

https://badanbahasa.kemdikbud.go.id/lamanbahasa/artikel/3100/bahasa-internasional
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Dari beberapa artikel dan hasil penelitian yang telah saya baca, seperti 

hasil penelitian Mainizar
6
 (2011) menunjukkan bahwa rendahnya minat dan 

motivasi belajar bahasa Arab mahasiswa yang disebabkan oleh kurangnya 

ketertarikan mahasiswa terhadap bahasa Arab dan tidak adanya keinginan 

mahasiswa untuk berlatih berbahasa Arab. Penelitian Robiah Alngadawiyah 

Shofrin Fajri
7
 (2015) yang menunjukkan bahwa rendahnya keterampilan 

berbicara bahasa Arab mahasiswa yang disebabkan oleh beberapa faktor, 

seperti latar pendidikan yang berbeda, kurangnya perbendaharaan kosa kata, 

rendahnya penguasaan kaidah dan tata bahasa Arab, serta kurangnya rasa 

percaya diri mahasiswa menggunakan bahasa Arab. Penelitian Aming Ma
8
 

(2019) yang menunjukkan adanya beberapa kendala siswa dalam berbicara 

dengan bahasa Arab, seperti malu berbahasa Arab, tidak percaya diri 

menggunakan bahasa Arab, takut salah dan dikritik, metode belajar yang 

membosankan, serta lingkungan yang tidak mendukung. Berdasarkan 

problematika penelitian-penelitian tersebut ditemukan beberapa upaya dalam 

mengatasinya, seperti meningkatkan upaya menghafal kosa kata maupun 

penguasaan kaidah bahasa Arab, menggalakkan lingkungan yang mendukung 

dalam meningkatkan kemampuan berbahasa, serta menggunakan metode 

pengajaran yang menyenangkan. 

Berdasarkan hasil pengamatan saya terhadap teman-teman mahasiswa 

PBA
9
, jika diminta membuat tugas, baik itu makalah, presentasi, atau praktik 

mengajar menggunakan bahasa Arab biasanya akan berusaha menghindar, 

apalagi jika ada pilihan boleh mengerjakan dengan bahasa Indonesia, bisa 

dipastikan lebih memilih mengerjakan dengan bahasa Indonesia. Hal ini 

                                                           
6
 Mainizar, “Korelasi Motivasi Belajar Bahasa Arab dengan Minat Berkomunikasi dalam 

Bahasa Arab pada Mahasiswa Jurusan Pendidikan Bahasa Arab Fakultas Tarbiyah dan 

Keguruan UIN Sultan Syarif Kasim Riau”. Jurnal Sosial Budaya. Vol. 8 No. 1, Januari-Juni 2011, 

hal. 112. 
7
 Robiah Alngadawiyah Shofrin Fajri, Skripsi: “Problematika Kemampuan Berbicara 

Bahasa Arab Mahasiswa Jurusan Pendidikan Bahasa Arab Fakultas Ilmu Tarbiyah Dan 

Keguruan UIN Sunan Kalijaga”(Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2015), hal. 83. 
8
 Aming Ma, Skripsi: ”Problematika Keterampilan Berbicara Bahasa Arab pada Siswa 

Kelas IX Semester II Di Bakong Pittaya School Patani Thailand Selatan”(Purwokerto: IAIN 

Purwokerto, 2019), hal. 10-11. 
9
 Hasil Observasi terhadap Mahasiswa PBA Angkatan 2018 
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membuktikan bahwa pada diri mahasiswa PBA masih tertanam paradigma 

salah yang menganggap bahwasanya bahasa Arab itu susah. Di lingkungan 

Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan (FITK) UIN Sunan Kalijaga 

Yogyakarta, saya jarang bahkan hampir tidak pernah menjumpai mahasiswa 

PBA berkomunikasi dengan bahasa Arab kecuali dalam beberapa mata kuliah 

yang diwajibkan oleh dosen saat jam pelajaran dan dalam beberapa kegiatan 

prodi seperti lingkungan bahasa (bi‟ah lughawiyah).  Kondisi seperti ini kerap 

kali terjadi, sebab mahasiswa tidak percaya diri berbicara menggunakan 

bahasa Arab dengan alasan malu, takut salah, dan takut dikritik.  

Saya berasumsi bahwa motivasi utama kebanyakan mahasiswa PBA 

bukanlah motivasi integrasi untuk menguasai bahasa Arab sebagai ilmu 

pengetahuan, melainkan motivasi instrumental untuk mendapatkan pekerjaan 

atau penghargaan sosial.
10

 Dengan demikian, peluang mahasiswa dalam 

menguasai bahasa Arab lebih kecil sebab dipengaruhi oleh faktor yang 

berasal dari dalam diri mahasiswa, seperti keikhlasan belajar dan kegigihan 

mahasiswa. Maka dari itu, saya tertarik meneliti korelasi antara hasil belajar 

al-istima‟ wa al-kalam dengan persepsi kemampuan komunikasi mahasiswa 

PBA UIN Sunan Kalijaga terhadap penutur asli bahasa Arab. Dengan 

penelitian ini, saya berharap dapat mengetahui adakah hubungan antara hasil 

belajar al-istima‟ wa al-kalam dengan persepsi kemampuan komunikasi 

mahasiswa PBA terhadap penutur asli bahasa Arab?, jika ada, seberapa kuat 

hubungan kedua variabel tersebut?, dan bagaimana arah hubungan kedua 

variabel tersebut?.  

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
10

 Mainizar, op.cit. hal. 98-99. 
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B. Rumusan Masalah 

1. Adakah korelasi antara hasil belajar al-istima‟ wa al-kalam dengan 

persepsi kemampuan komunikasi mahasiswa PBA terhadap penutur asli 

bahasa Arab? 

2. Seberapa kuatkah korelasi antara hasil belajar al-istima‟ wa al-kalam 

dengan persepsi kemampuan komunikasi mahasiswa PBA terhadap 

penutur asli bahasa Arab?  

3. Bagaimana arah korelasi antara hasil belajar al-istima‟ wa al-kalam 

dengan persepsi kemampuan komunikasi mahasiswa PBA terhadap 

penutur asli bahasa Arab? 

 

C. Tujuan Penelitian 

1. Untuk mengetahui ada tidaknya korelasi antara hasil belajar al-istima‟ wa 

al-kalam dengan persepsi kemampuan komunikasi mahasiswa PBA 

terhadap penutur asli bahasa Arab. 

2. Untuk mengetahui kuat lemahnya korelasi antara hasil belajar al-istima‟ 

wa al-kalam dengan persepsi kemampuan komunikasi mahasiswa PBA 

terhadap penutur asli bahasa Arab. 

3. Untuk mengetahui arah korelasi antara hasil belajar al-istima‟ wa al-

kalam dengan persepsi kemampuan komunikasi mahasiswa PBA 

terhadap penutur asli bahasa Arab. 

 

D. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis 

Sebagai data, informasi, acuan atau referensi untuk kepentingan 

pengembangan ilmu pengetahuan.  

 

2. Manfaat Praktis  

a. Bagi Peneliti  

Untuk menambah wawasan dan pengetahuan mengenai 

korelasi atau pengaruh hasil belajar al-istima‟ wa al-kalam terhadap 
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persepsi mahasiswa PBA terkait kemampuan komunikasi dengan 

penutur asli asli bahasa Arab.  

 

b. Bagi Pembaca  

Sebagai bahan bacaan yang dapat bermanfaat bagi kehidupan 

dan sebagai bahan evaluasi untuk perkuliahan bahasa Arab di 

perguruan tinggi khususnya dan lembaga-lembaga yang 

mengajarkan bahasa Arab pada umumnya. 

 

E. Kajian Pustaka 

Kajian pustaka adalah kajian terhadap hasil penelitian-penelitian 

terdahulu yang relevan dengan variabel atau masalah yang diteliti. Untuk 

mendukung penelitian ini, maka saya mencantumkan beberapa hasil 

penelitian terdahulu yang relevan dengan variabel atau masalah penelitian 

yang saya lakukan sebagai berikut: 

Dari skripsi yang ditulis oleh Robiah Alngadawiyah Shofrin Fajri 

pada tahun 2015 yang berjudul Problematika Kemampuan Berbicara Bahasa 

Arab Mahasiswa Jurusan Pendidikan Bahasa Arab Fakultas Ilmu Tarbiyah 

Dan Keguruan UIN Sunan Kalijaga, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa 

kurangnya penguasaan kosa kata dan kaidah bahasa Arab mahasiswa, latar 

belakang pendidikan yang berbeda-beda serta kurangnya rasa percaya diri 

mahasiswa dalam berbicara bahasa Arab.
11

 

Dari skripsi yang ditulis oleh Ramdani Fajar pada tahun 2016 yang 

berjudul Pengaruh Persepsi Penulisan Skripsi Berbahasa Arab dan Prestasi 

Belajar Bahasa Arab terhadap Tingkat Kecemasan Mahasiswa Jurusan 

Pendidikan Bahasa Arab Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Alauddin 

Makassar, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa persepsi penulisan skripsi 

bahasa Arab mahasiswa kategori kurang 36%, sedang 32%, baik 18%, dan 

kategori sangat baik 11%. Prestasi belajar mahasiswa kategori memuaskan 

                                                           
11

 Robiah Alngadawiyah Shofrin Fajri,  loc. cit. 
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78%, selebihnya sangat memuaskan, cumlaude, dan kurang.
12

 Penelitian ini 

memiliki persamaan dengan penelitian yang akan saya lakukan, yaitu sama-

sama menggunakan hasil belajar sebagai variabel bebasnya. Penelitian ini 

menggunakan dua variabel bebas dengan persepsi penulisan skripsi berbahasa 

Arab sebagai X1, prestasi belajar bahasa Arab sebagai X2, dan tingkat 

kecemasan mahasiswa sebagai Y1 atau variabel terikatnya. Sedangkan saya 

menggunakan hasil belajar al-istima‟ wa al-kalam sebagai X1 dan persepsi 

mahasiswa PBA terkait kemampuan komunikasi dengan penutur asli asli 

bahasa Arab sebagai Y1. 

Dari jurnal skripsi yang ditulis oleh Restu Presta Mori pada tahun 

2017 yang berjudul Problematika Keterampilan Berbicara Bahasa Arab pada 

Mahasiswa Program Studi Pendidikan Bahasa Arab Fakultas Ilmu Budaya 

Universitas Jambi, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kurangnya 

penguasaan kosa kata dan tata kalimat bahasa Arab mahasiswa, tidak adanya 

lingkungan bahasa, mahasiswa malu menggunakan bahasa karena takut 

dikritik, rendahnya motivasi belajar mahasiswa serta latar pendidikan 

mahasiswa sebelumnya.
13

 Penelitian ini memiliki persamaan dengan 

penelitian yang akan saya lakukan, yaitu sama-sama menggunakan 

kemampuan komunikasi sebagai variabelnya dan mahasiswa PBA sebagai 

sampelnya. Namun yang menjadi pembeda dengan penelitian yang akan 

dilakukan adalah untuk mengukur korelasi dan pengaruh hasil belajar al-

istima‟ wa al-kalam terhadap persepsi mahasiswa PBA terkait kemampuan 

komunikasi dengan penutur asli bahasa Arab, sedangkan penelitian ini 

bertujuan untuk menemukan masalah keterampilan komunikasi dan 

memecahkannya. 

                                                           
12

 Ramdani Fajar, Skripsi: “Pengaruh Persepsi Penulisan Skripsi Berbahasa Arab dan 

Prestasi Belajar Bahasa Arab terhadap Tingkat Kecemasan Mahasiswa Jurusan Pendidikan 

Bahasa Arab Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Alauddin Makassar”(Makassar: UIN 

Alauddin, 2016), hal. 148. 
13

 Restu Presta Mori, Skripsi: “Problematika Keterampilan Berbicara Bahasa Arab pada 

Mahasiswa Program Studi Pendidikan Bahasa Arab Fakultas Ilmu Budaya Universitas 

Jambi”(Jambi: Universitas Jambi, 2017), hal.6-7. 
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Dari skripsi yang ditulis oleh Nurjalilah Nufia Ningrum pada tahun 

2016 yang berjudul Pengaruh Kemampuan Bahasa Arab terhadap Prestasi 

Belajar Al-Quran Hadits Siswa SMP Tahfidz Al-Amien Prenduan Sumenep, 

hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kemampuan bahasa Arab peserta 

didik di SMP Tahfidz Al-Amien Prenduan Sumenep baik, sebab bahasa Arab 

menjadi tuntutan dalam proses belajar mengajar serta didukung dengan 

adanya lingkungan bahasa yang diterapkan kepada seluruh warga sekolah, 

prestasi peserta didik juga di tingkat yang baik.
14

 Penelitian ini memiliki 

persamaan dengan penelitian yang akan saya lakukan, yaitu sama-sama 

menggunakan kemampuan komunikasi dan hasil belajar sebagai variabelnya. 

Namun yang menjadi pembeda adalah saya menggunakan hasil belajar al-

istima‟ wa al-kalam sebagai X1 dan persepsi mahasiswa PBA terhadap 

kemampuan komunikasi dengan penutur asli bahasa Arab sebagai Y1. 

Sedangkan penelitian ini menggunakan kemampuan bahasa Arab dan hasil 

belajar Al-Quran Hadits sebagai variabelnya.  

Dari skripsi yang ditulis oleh Khairummin Alfisyahrin pada tahun 

2016 yang berjudul Efektivitas Pembelajaran Al-Istima‟ wa Al-Kalam di 

Jurusan Pendidikan Bahasa Arab Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN 

Sunan Kalijaga Yogyakarta Tahun Ajaran 2015/2016, hasil penelitian ini 

menunjukkan bahwa proses pembelajaran berjalan dengan baik, namun 

beberapa mahasiswa merasa pembelajaran al-istima‟ wa al-kalam cukup 

menegangkan.
15

 Penelitian ini berbeda dengan penelitian yang akan saya 

lakukan karena beda pendekatan, beda teknik pengumpulan data, serta beda 

teknik analisis data. Namun, penelitian ini memiliki persamaan yaitu sama-

sama menggunakan al-istima‟ wa al-kalam sebagai variabel atau karakteristik 

penelitiannya.  

                                                           
14

 Nurjalilah Nufia Ningrum, Skripsi: ”Pengaruh Kemampuan Bahasa Arab terhadap 

Prestasi Belajar Al-Quran Hadits Siswa SMP Tahfidz Al-Amien Prenduan Sumenep”(Malang: 

UIN Maulana Malik Ibrahim, 2016), hal. 93. 
15

 Khairummin Alfisyahrin, Skripsi: “Efektivitas Pembelajaran Al-Istima‟ wa Al-Kalam 

di Jurusan Pendidikan Bahasa Arab Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Sunan Kalijaga 

Yogyakarta Tahun Ajaran 2015/2016”(Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2016), hal. 121-122. 
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Penelitian-penelitian di atas berbeda dengan penelitian yang akan saya 

lakukan. Penelitian-penelitian di atas merupakan penelitian kualitatif yang 

berusaha mengungkapkan problematika suatu variabel dan berusaha 

menemukan solusi untuk mengatasi permasalahan yang ditemukan. Namun, 

penelitian yang akan saya lakukan hampir mirip dengan penelitian yang telah 

dilakukan oleh Ramdani Fajar (2016) dan Nurjalilah Nufia Ningrum (2016) 

karena sama-sama ingin mengukur seberapa besar pengaruh atau korelasi 

antar variabel, adapun yang menjadi pembeda dalam penelitian ini adalah 

variabel terikat, variabel bebas, lokasi penelitian, serta sampel yang 

digunakan. 

 

F. Sistematika Pembahasan 

Sistematika penyusunan skripsi ini terdiri dari lima bab sebagai 

berikut.  

BAB I: berisi gambaran umum penelitian yang mencakup latar 

belakang masalah, pembatasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, 

manfaat penelitian, kajian pustaka, sistematika pembahasan, dan hipotesis 

penelitian. 

BAB II: berisi informasi yang menjelaskan fakta-fakta penelitian yang 

mencakup landasan teori dan metodologi penelitian (waktu dan tempat . 

penelitian, jenis pendekatan, variabel penelitian, data dan sumber data, 

populasi dan sampel, instrumen pengumpulan data, uji validitas dan 

reliabilitas, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data. 

BAB III: berisi gambaran umum lokasi penelitian yang mencakup 

sejarah singkat berdirinya instansi atau lembaga, visi dan misi, dosen prodi, 

fasilitas belajar, dan mahasiswa. 

BAB IV: berisi analisis dan pembahasan hasil penelitian yang 

mencakup uji prasyarat analisis (uji normalitas dan linearitas), deskriptif 

statistik, dan uji hipotesis. 

BAB V: berisi penutup yang mencakup kesimpulan dari hasil 

penelitian dan saran yang membangun untuk penelitian kedepannya. 
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G. Hipotesis 

Hipotesis adalah jawaban sementara dari rumusan masalah suatu 

penelitian.
16

 Hipotesis berasal dari bahasa Yunani, yakni “hypothesis” yang 

berarti pernyataan lemah yang perlu bukti. Jadi, hipotesis adalah suatu 

pernyataan yang bersifat lemah yang masih perlu pembuktian
17

 atas 

kesahihannya. Sehingga hipotesis dapat diterima atau ditolak sesuai hasil 

penelitian yang dilakukan.
18

 Hipotesis diperlukan dalam penelitian kuantitatif 

untuk memberi gambaran, prediksi, atau dugaan sementara terkait hasil 

penelitian. Hipotesis dibagi menjadi dua, yaitu hipotesis nihil (null 

hypothesis) dan hipotesis alternatif (alternative hypothesis).
19

 Hipotesis nihil 

(null hypothesis) adalah hipotesis yang menyatakan tidak adanya pengaruh 

atau korelasi antara suatu variabel terhadap variabel lainnya. Sedangkan 

hipotesis alternatif (alternative hypothesis) menyatakan kebalikannya, yaitu 

adanya pengaruh atau korelasi antara suatu variabel terhadap variabel lainnya. 

Hipotesis nihil biasa disingkat dengan Ho dan hipotesis alternatif biasa 

disingkat dengan Ha.
20

  

 

Pada penelitian ini, saya merumuskan hipotesis sebagai berikut:  

1. Hipotesis nihil (Ho): tidak terdapat korelasi atau hubungan antara hasil 

belajar al-istima‟ wa al-kalam dengan persepsi kemampuan komunikasi 

mahasiswa PBA terhadap penutur asli bahasa Arab. 

2. Hipotesis alternatif (Ha): terdapat korelasi atau hubungan antara hasil 

belajar al-istima‟ wa al-kalam dengan persepsi kemampuan komunikasi 

mahasiswa PBA terhadap penutur asli bahasa Arab. 

 

  

                                                           
16

 Nana Syaodih Sukmadinata, Metode Penelitian Pendidikan, (Bandung: PT Remaja 

Rosdakarya, 2013), hal. 281. 
17

 Sugiyono, op. cit. hal. 224. 
18

 Ibid. hal. 50. 
19

 Ibid. hal. 228-229. 
20

 Ibid. hal. 99. 
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BAB V  

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Hasil penelitian menunjukkan nilai signifikansi 0,0000,05 yang 

berarti  terdapat korelasi atau hubungan antara hasil belajar al-istima‟ wa al-

kalam dengan persepsi kemampuan komunikasi mahasiswa PBA terhadap 

penutur asli bahasa Arab.  

Hasil belajar al-istima‟ wa al-kalam memiliki derajat korelasi atau 

hubungan lemah dengan persepsi kemampuan komunikasi mahasiswa PBA 

terhadap penutur asli bahasa Arab, yaitu sebesar 31,2%.  

Hasil belajar al-istima‟ wa al-kalam memiliki arah korelasi yang 

positif dengan persepsi kemampuan komunikasi mahasiswa PBA terhadap 

penutur asli bahasa Arab. Sehingga semakin tinggi hasil belajar al-istima‟ wa 

al-kalam  maka semakin baik pula persepsi kemampuan komunikasi 

mahasiswa PBA terhadap penutur asli bahasa Arab, atau semakin rendah hasil 

belajar al-istima‟ wa al-kalam  maka semakin buruk pula persepsi 

kemampuan komunikasi mahasiswa PBA terhadap penutur asli bahasa Arab.  

 

B. Saran 

Diharapkan kepada peneliti selanjutnya untuk melakukan penelitian 

lanjutan dari penelitian ini dengan mempertimbangkan variabel persepsi 

dosen dalam mengajar mata kuliah al-istima‟ wa al-kalam sehingga penelitian 

yang dihasilkan bisa lebih kompleks.  
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