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ABSTRAK 

 

 

Adzfar Ammar, NIM. 1530016016. “VARIASI DAN 

KUALITAS PRODUK TERJEMAHAN KITAB-KITAB 

BERBAHASA ARAB KE DALAM BAHASA JAWA 

PESANTREN”, Disertasi, Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga 

Yogyakarta.  

Penelitian ini dilatarbelakangi adanya berbagai jenis produk 

terjemahan kitab berbahasa Arab yang ada di pesantren yang 

memiliki keunikan yaitu adanya simbol gramatika Arab yang ada 

pada produk terjemahan. Oleh sebab itu, penelitian ini bertujuan 

untuk mendeskripsikan dan mengklasifikasikan variasi jenis produk 

terjemahan di pesantren serta mengukur kualitas hasil terjemahannya 

terutama terkait dengan adanya simbol gramatika Arab dalam 

penerjemahan di pesantren. 

Penelitian ini merupakan penelitian pustaka (library research) 

yang bersifat deskriptif-analisis-kualitatif. Metode pengumpulan 

data menggunakan dokumentasi dengan istrumennya berupa lembar 

chek list. Data diambil dari sumber data berupa berbagai macam produk 

kitab terjemahan pesantren. Data dianalisis secara kualitatif 

menggunakan teknik descriptive-analysis induktif dengan teori Miles 

dan Huberman berupa data collection-display data-reduksi data-

penarikan kesimpulan. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Terdapat empat 

macam bentuk produk terjemahan yang ada di pesantren, yaitu: (a) 

Terjemahan pada teks berharakat dengan menggunakan Arab pegon 

tanpa gandul dan tanpa simbol gramatika Arab pesantren dengan 

disertai (murād) atau penjelasan; (b) Terjemahan pada teks 

berharakat dengan menggunakan Arab pegon gandul dengan tanpa 

simbol gramatika Arab pesantren dan tanpa disertai (murād) atau 

penjelasan; (c) Terjemahan pada teks berharakat dengan 

menggunakan Arab pegon gandul tanpa simbol gramatika Arab 

pesantren dan disertai (murād) atau penjelasan; dan (d) Terjemahan 

pada teks yang tidak berharakat dengan menggunakan Arab pegon 
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gandul dengan simbol gramatika Arab pesantren dan tanpa disertai 

(murād) atau penjelasan; (2) Kualitas produk terjemahan pesantren 

ditinjau dari aspek keakuratan (accurat), keterbacaan (readable) dan 

keberterimaan (natural) adalah jenis terjemah pertama memiliki 

kualitas akurat, keterbacaan tinggi, dan berterima; jenis terjemah 

kedua memiliki kualitas akurat, keterbacaan tinggi, dan sedikit 

kurang berterima; jenis terjemah ketiga memiliki kualitas akurat, 

keterbacaan sedang, dan sedikit kurang berterima; dan jenis terjemah 

keempat memiliki kualitas kurang akurat, keterbacaan rendah, dan 

sangat kurang berterima. dan (3) Keunikan produk terjemahan kitab-

kitab berbahasa Arab pesantren dibandingkan dengan produk 

terjemahan lainnya adalah adanya simbol gramatika Arab yang 

disertakan dalam penerjemahan yang memiliki beberapa fungsi 

yaitu: membantu mengetahui jabatan suatu kata dalam kalimat, 

membantu mempermudah membaca teks berbahasa Arab dengan 

benar, membantu memahami pesan yang dimaksud dari suatu 

kalimat berbahasa Arab dengan tepat, dan penerjemahan menjadi 

lebih efektif dan efisien. 

 

Kata Kunci : Variasi dan Kualitas Produk Terjemahan, 

Pesantren, dan Simbol Gramatika Arab 
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 البحث مستخلص

 

 الترجموية المنتجات تنوع". 1530016016 الطالب رقم عمار، أذفر

 رسالة ،"الإسلامية المعاهد في الجاوية اللغة إلى العربية كتبلل هاجوداتو 

 الحكومية الإسلامية كاليجاكا سونان بجامعة العليا الدراسات وراه،الدكت

 جوكجاكرتا

 بشتى العربية للكتب الترجموية المنتجات وجود هي البحث هذا خلفية إن

 المنتجات تلك في النحوية الرموز  وجود وهي مميزة لها التي الإسلامية المعاهد في أنواعها

 الترجموية المنتجات في التنوعات وصف لىإ البحث هذا يهدف ولذلك،. الترجموية

 بالرموز  يتعلق فيما خاصة الترجمة، نتائج جودة وقياس الإسلامية بالمعاهد وتصنيفها

 .الإسلامية بالمعاهد الترجمة في النحوية

. النوعية - التحليلية - الوصفية المكتبية البحوث أنواع من البحث هذا يعتبر

 والبيانات. التحقق قائمة ورقة نمط في الأداة مع قبالتوثي البيانات جمع منهج يتم

 بالمعاهد كتبلل الترجموية المنتجات في تتشكل يالت البيانات مصادر من منتقية

 الاستقرائي الوصفي التحليل تقنية باستخدام نوعيًا البيانات تحليل ويتم. الإسلامية

 البيانات عرضو  البيانات جمع استنتاجات شكل على وهوبرمان مايلز نظرية مع

 .النتائج واستخلاص البيانات وتقليل

 الترجموية المنتجات من أنماط أربعة هناك( 1: )أن إلى البحث نتائج أشارت

 الحروف بكتابة المشكلة النصوص ترجمة( أ: )وهي الإسلامية، المعاهد في المتوفرة

 المراد مرافقة مع الإسلامية للمعاهد النحوية الرموز  وبدون  الجندول  بدون  البيكونية

 البيكونية الحروف باستخدام  المشكلة النصوص ترجمة( ب) التفسيرات؛ أو

 أو المراد مرافقة وبدون  الإسلامية للمعاهد النحوية الرموز  بدون  الجندولية

 الجندولية البيكونية الحروف باستخدام المشكلة النصوص ترجمة( ج) التفسيرات؛

 ترجمة( د)و التفسيرات؛ أو المراد مرافقة مع ميةالإسلا  للمعاهد النحوية الرموز  دون 

 النحوية الرموز  مع الجندولية البيكونية الحروف باستخدام  اللامشكلة النصوص

 الترجموية المنتجات جودة( 2) التفسيرات؛ أو المراد مرافقة وبدون  الإسلامية للمعاهد

 الترجمة من الأول  نوعال هي والمقبولية والمقروئية الدقة حيث من الإسلامية للمعاهد
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 من الثاني والنوع المقبولية؛ والجودة المقروئية والجودة الدقة بجودة تتمتع التي

؛ وأقل المقروئية والجودة الدقة بجودة يتميز الترجمة
ً
 الترجمة من الثالث والنوع قبولا

؛ وأقل المقروئية ومعتدلة وقراءة الدقة بجودة يتمتع
ً
 رجمةالت من الرابع والنوع قبولا

 في العربية تبالك ترجمة منتج يميز ما إن( 3) .قبولا وأقل مقروئية وأقل دقة أقل

 العربية النحوية الرموز  وجود هو الأخرى  الترجمة بمنتجات مقارنة الإسلامية المعاهد

 في الكلمة منزلة معرفة في المساعدة :وهي وظائف عدة لها والتي الترجمة في المتضمنة

 في والمساعدة صحيح، بشكل العربية النصوص قراءة تسهيل في والمساعدة الجملة،

 أكثر الترجمة وجعل صحيح، بشكل العربية الجملة من المقصودة الرسالة فهم

 أكثر ترجموية منتجات الإسلامية للمعاهد النحوية الرموز  وتجعل. وكفاءة فعالية

 من المستهدفين القارئين أو المستهلكين على الترجمة جودة تقييم ويعتمد تنوعًا

 .الترجموية المنتجات

 

 ،الإسلامية لمعاهدا ها،جوداتو  الترجموية لمنتجاتا تنوع: المفتاحية الكلمات

 .النحوية الرموز 
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ABSTRACT 

 

 

Adzfar Ammar, Student Number: 1530016016. THE VARIETY 

AND QUALITY OF ARABIC BOOK TRANSLATION INTO 

JAVA LANGUAGE IN ISLAMIC BOARDING SCHOOLS. 

Dissertation. Postgraduate at UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. 

 

This research is motivated by the fact that Islamic boarding 

schools offer distinct varieties of Arabic translation products. The 

translation includes Arabic grammatical symbols, one of its 

distinguishing characteristics. Consequently, this study aims to 

describe and classify variations in the types of translation products 

produced in Islamic boarding schools and evaluate the quality of the 

translation outcomes, focusing on the presence of Arabic 

grammatical symbols in translations produced. 

This library research is descriptive-analytical-qualitative. 

Along with the instrument, the data collection method includes 

documentation in the form of a checklist sheet. The data are taken 

from translation products (books) that serve as data sources. Using 

inductive descriptive analysis and Miles and Huberman's theory, the 

data were analyzed qualitatively through: data collection, data 

display, data reduction, and conclusion drawing. 

The research shows that (1) There are four types of translation 

products available in Islamic boarding schools: (a) translations of the 

vowel-marked text using Arabic pegon without gandul and without 

the Arabic grammatical symbols accompanied by murād or 

explanations; (b) translations of vowel-marked text using Arabic 

pegon gandul with no grammatical symbols and without murād; and 

(c)  translations of the vowel-marked text using Arabic pegon gandul 

without the grammatical symbols accompanied by murād; and 

(d)  translations of no-vowel-marked text using Arabic pegon gandul 

with Arabic grammatical symbols and without murād (2) In terms of 

accuracy (accurate), readability (readable), and acceptability 

(natural), the first type of translation has accurate quality, high 
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readability, and acceptance; the second has accurate quality, high 

legibility, and is slightly less acceptable; the third shows accurate 

quality, moderate readability, and is slightly less acceptable; and the 

last has less accurate quality, moderate readability, and is slightly 

less acceptable. (3) The uniqueness of the translation product of 

Islamic boarding school Arabic books compared to other translation 

products is the presence of Arabic grammatical symbols included in 

the translation which have several functions, namely: helping to 

know the position of a word in a sentence, making it easier to read 

Arabic text correctly, helping to interpret the intended meaning of an 

Arabic sentence correctly, and making translation easier, effective 

and productive. 

 

Keywords: Variation and Quality of Translation Products, 

Arabic Grammatical Symbols, Islamic Boarding School 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



xix 
 

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN 

 

 

Pedoman transliterasi yang dijadikan pedoman bagi penulisan 

disertasi ini didasarkan pada Keputusan Bersama Menteri Agama 

serta Menteri Pendidikan dan Kebudayaan yang diterbitkan Badan 

Litbang Agama dan Diklat Keagamaan Departemen Agama 

Republik Indonesia pada tahun 2003. Pedoman transliterasi tersebut 

adalah : 

 

A.  Konsonan 

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam system tulisan Arab 

dilambangkan dengan huruf, sedangkan dalam transliterasi ini 

sebagian dilambangkan dengan tanda dan sebagian lagi 

dilambangkan dengan huruf serta tanda sekaligus. Daftar huruf Arab 

dan transliterasinya dengan huruf latin adalah sebagai berikut : 

Huruf 

Arab 
Nama Huruf Latin Nama 

 Alif Tidak ا

dilambangkan 

Tidak dilambangkan 

 Ba B Be ب

 Ta T Te ت

 Sa S Es (dengan titik di ث

atas) 

 Jim J Je ج

 Ha H ha (dengan titik di ح

bawah) 

 Kha Kh Ka dan ha خ

 Dal D De د

 Zal Z zet (dengan titik di ذ

atas) 

 Ra R er ر

 Zai Z zet ز
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Huruf 

Arab 
Nama Huruf Latin Nama 

 Sin S es س

 Syin Sy Es dan ye ش

 Sad S Es (dengan titik di ص

bawah) 

 Dad D De (dengan titik di ض

bawah) 

 Ta T Te (dengan titik di ط

bawah) 

 Za Z Zet (dengan titik di ظ

bawah) 

 ain …’…. Koma terbalik di atas‘ ع

 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 ….’…. Apostrof ء

 ya Y Ye ي

 
B.  Vokal  

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia terdiri dari 

vokal tunggal atau monoftong atau vokal rangkap atau diftong. 
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C.  Vokal Tunggal 

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda 

atau harakat, transliterasinya sebagai berikut: 

Tanda Nama Huruf Latin Nama 

.... َ......  Fathah a a 

.... َ......  Kasrah i i 

.... َ......  Dammah u u 

 
Contoh : 

No Kata Bahasa Arab Transliterasi 

 Żahaba ذ ه بَ  .1

 Nuẓira ن ظ رَ  .2

 Yaftaḥu ي  فْت حَ  .3

 
D.  Vokal Rangkap 

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa 

gabungan antara harakat dan huruf maka transliterasinya gabungan 

huruf, yaitu : 

Tanda dan 

Huruf 
Nama 

Gabungan 

Huruf 
Nama 

ي.....ََ.....َ   Fathah dan ya Ai a dan i 

و.....ََ.....َ   Fathah dan wau Au a dan u 

 

Contoh: 

No Kata Bahasa Arab Transliterasi 

 Laisa ل يْسَ  .1

 Haula ح وْلَ  .2

 

E.  Maddah 

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat 

dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut : 
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Harakat dan 

Huruf 
Nama 

Huruf dan 

Tanda 
Nama 

ي......ََََاَ.......َ   Fathah dan 

alif 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 

 

Contoh : 

No Kata Bahasa Arab Transliterasi 

 Qāla ق الَ  .1

 Qīla ق يْلَ  2

 Yaqūlu ي  ق وْلَ  .3

 Ramā ر م ى .4

 
F.  Ta Marbutah 

Transliterasi untuk Ta Marbutah ada dua : 

a. Ta Marbutah hidup atau yang mendapatkan harakat fathah, 

kasrah atau dammah transliterasinya adalah /t/. 

b. Ta Marbutah mati atau mendapatkan harakat sukun 

transliterasinya /h/. 

c. Kalau pada suatu kata yang akhir katanya Ta Marbutah diikuti 

oleh kata yang menggunakan kata sandang /al/ serta bacaan 

kedua kata itu terpisah maka Ta Marbutah itu 

ditransliterasikan dengan /h/. 

 

Contoh : 

No Kata Bahasa Arab Transliterasi 

الطَّال ب يَْ َر وْض ةَ  .1  Rauḍah aṭ-ṭālibīn / Raudatut tālibīn 

 Ṭalḥah ط لْح ةَ  .2
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G.  Syaddah (Tasydid) 

Syaddah atau Tasydid yang dalam system tulisan Arab 

dilambangkan dengan sebuah tanda, yaitu tanda Syaddah atau 

Tasydid. Dalam transliterasi ini tanda Syaddah tersebut 

dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf 

yang diberi tanda Syaddah itu. 

 

Contoh : 

No Kata Bahasa Arab Transliterasi 

 Rabbanā ر ب َّن ا .1

 Nazzala ن  زَّلَ  .2

 

H.  Kata Sandang 

Kata sandang dalam bahasa Arab dilambangkan dengan huruf. 

Namun, dalam transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara 

kata sandang yang diikuti oleh huruf Syamsiyyah dengan kata 

sandang yang diikuti oleh huruf Qamariyyah. 

Kata sandang yang diikuti oleh huruf Syamsiyyah 

ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti 

dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata 

sandang itu. Adapun kata sandang yang diikuti oleh huruf 

Qamariyyah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan 

di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti dengan huruf 

Syamsiyyah atau Qamariyah, kata sandang ditulis dari kata yang 

mengikuti dan dihubungkan dengan kata sambung. 

 

Contoh : 

No Kata Bahasa Arab Transliterasi 

 ar-Rajulu ا لرَّج لَ  .1

 al-Jalālu ا لْْ لا لَ  .2
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I.  Hamzah 

Sebagaimana telah disebutkan di depan  bahwa Hamzah 

ditransliterasikan dengan apostrof, namun itu hanya terletak di 

tengah dan di akhir kata. Apabila terletak di awal kata maka tidak 

dilambangkan karena dalam tulisan Arab berupa huruf alif. 

Perhatikan contoh-contoh berikut ini : 

No Kata Bahasa Arab Transliterasi 

 Akala أ ك لَ  .1

 Ta’khudūna تَ ْخ د وْنَ  .2

 An-Nau’u ا لن َّوْءَ  .3

 

J.  Huruf Kapital 

Walaupun dalam system bahasa Arab tidak mengenal huruf 

kapital, tetapi dalam transliterasinya huruf kapital itu digunakan 

seperti yang berlaku dalam EYD yaitu digunakan untuk menuliskan 

huruf awal, nama diri, dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu 

didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital 

adalah nama diri tersebut, bukan huruf awal atau kata sandangnya. 

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila 

dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau 

penulisan tersebut disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf 

atau harakat yang dihilangkan, maka huruf kapital tidak digunakan. 

Perhatikan contoh-contoh berikut ini : 

No Kata Bahasa Arab Transliterasi 

 Wa mā Muhammadun illā rasūl َر س وْلَ َا لََّمُ  مَّدَ  و م ا .1

َّ َا لْْ مْدَ  .2  Al-hamdu lillāhi rabbil ‘ālamīna َالْع ال م يَْ َر بَّ َلِ 

 

K.  Penulisan Kata 

Pada dasarnya setiap kata, baik fi’il, isim, maupun huruf, 

ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan 

huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena 
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ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka penulisan kata 

tersebut dalam transliterasinya bisa dilakukan dengan dua cara, yaitu 

bisa dipisahkan pada setiap kata atau bisa dirangkaikan. Perhatikan 

contoh berikut: 

No Kata Bahasa Arab Transliterasi 

 الرَّاز ق يَْ َخ يَْ َلَ  وَ َالَِّ َو ا نََّ .1
Wa innallāha lahuwa khair ar-

rāziqīn / Wa innallāha lahuwa 

khairur-rāziqīn 

ز انَ َالك يْلَ َف أ وْف  وْا .2 ي ْ  / Fa aufū al-kaila wa al-mīzāna و الْم 

fa auful kaila wal mīzān 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Penelitian tentang penerjemahan masih sebatas pada aspek 

proses, problematika serta produk terjemahan, belum sampai 

mengkaji tentang keunikan-keunikan yang ada di dalamnya. Keunikan 

dalam penerjemahan dapat menjadikan hasil penerjemahan menjadi 

lebih menarik dan berbeda dari berbagai hasil penerjemahan yang ada. 

Keunikan ini kemungkinan dapat dilihat dari sisi metode, proses atau 

langkah-langkah dalam penerjemahan ataupun hal lain yang tidak ada 

pada karya terjemahan sebelumnya. Salah satu bentuk penerjemahan 

yang memiliki keunikan adalah penerjemahan terhadap teks-teks 

berbahasa Arab yang ada di pesantren. 

Pesantren didirikan memiliki tujuan untuk mempelajari bahasa 

Arab sebagai sarana dalam memahami agama Islam (tafaqquh fī ad-

dīn).1 Kata pesantren berasal dari kata ‘santri’, dengan awalan pe- dan 

akhiran -an, yang berarti tempat menetap para santri. Adapun kata 

‘pondok’ berarti asrama para santri yang terbuat dari bambu, atau 

diambil dari bahasa Arab, ‘fundūq’ yang diartikan dengan asrama atau 

hotel.2 Karel A. Steenbrink berpendapat bahwa kata ‘pesantren’ dan 

‘pondok’ bukan dari bahasa Arab, tetapi justru merupakan istilah yang 

berasal dari India.3 Pesantren juga berfungsi sebagai tempat untuk 

belajar, memahami, menerapkan syariat Islam dengan mengutamakan 

akhlak sebagai tuntutan berperilaku dalam kehidupan sebagaimana 

                                                 
1 Imam Syafe’i, “Pondok Pesantren: Lembaga Pendidikan Pembentukan 

Karakter,” Al-Tadzkiyyah: Jurnal Pendidikan Islam 8, no. 1 (May 16, 2017): 62, 

https://doi.org/10.24042/atjpi.v8i1.2097. 
2  Zamakhsari Dhofier, Tradisi Pesantren, Study tentang Pandangan 

Hidup Kyai (Jakarta: LP3S, 1994), 18. 
3 Karel A. Steenbrink, Pesantren, Madrasah, Sekolah, Pendidikan Islam 

Dalam Kurun Modern, (Jakarta: LP3S, 1994), 20. 
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yang disampaikan oleh Mastuhu.4 Terdapat dua tujuan dalam 

pendirian lembaga ini. pertama, tujuan khusus yaitu mencetak para 

santri menjadi ulama’ (orang yang pandai) dalam ilmu keagamaan 

serta mampu menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Adapun 

tujuan umumnya adalah memberikan bimbingan kepada para santri 

agar menjadi pribadi Islami yang mampu menyampaikan ilmunya 

serta memberikan teladan kepada masyarakat di sekitarnya.5 

 Pesantren memiliki metode pembelajaran yang bisa dibilang 

kompleks. Selain mempertahankan metode tradisional pesantren juga 

mengadopsi metode pembelajaran modern.6 Metode bandongan dan 

sorogan merupakan metode pembelajaran tradisional asli pesantren 

yang sudah lama dipraktikkan dan memiliki keunikan tersendiri.7 

Metode tradisional (salaf) memiliki kelebihan dari segi pemahaman 

keagamaan yang lebih mendalam didukung dengan kemampuan untuk 

menerjemahkan teks-teks bahasa Arab serta proses analisis 

kebahasaan yang komprehensif. Sementara itu, metode pembelajaran 

baru (tajdīd) dipahami sebagai metode pembelajaran yang dihasilkan 

dari pembaruan pesantren yang muncul sebagai upaya 

mengakomodasi perubahan zaman dan arus modernisasi yang lebih 

mengedepankan pada penguasaan kemahiran berbahasa Arab pada 

aspek aktif-produktif seperti mahārah al-kalām atau muḥāwarah.8 

Ada juga metode campuran antara keduanya, yakni menerapkan kedua 

metode di atas. Oleh sebab itu, secara garis besar, 

                                                 
4 Mastuhu Mastuhu, Dinamika Sistem Pendidikan Pesantren, Suatu 

Kajian Tentang Unsur Dan Nilai Sistem Pendidikan Pesantren (Jakarta: 

Indonesia Netherlands Coorporation in Islamic Studies (INIS, 1994), 55. 
5 Ferdinan M, “Pondok Pesantren dan Ciri Khas Perkembangannya,” 

TARBAWI : Jurnal Pendidikan Agama Islam 1, no. 1 (2016): 14–15, 

https://doi.org/10.26618/jtw.v1i1.348. 
6 Prasaja Sudjoko, Profil Pesanteren (Jakarta: LP3S, 1982), 10. 
7 Achmad Ridlowi, “Implementasi Dan Problematika Pembelajaran Kitab 

Kuning Dengan Arab Pegon,” Transformasi : Jurnal Studi Agama Islam 11, no. 

1 (January 2, 2018): 30. 
8 Burhan Yusuf Habibi, “Integrasi Kurikulum Bahasa Arab Pesantren 

Tradisional Dan Modern Di Madrasah Aliyah Program Keagamaan,” Arabi : 

Journal of Arabic Studies 4, no. 2 (January 20, 2020): 154, 

https://doi.org/10.24865/ajas.v4i2.178. 
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pondok pesantren dibagi menjadi tiga yaitu salaf, khalaf dan 

perpaduan antara salaf dan khalaf.9 

Pesantren memiliki keistimewaan dengan tradisi keilmuan yang 

khas. Hal ini disebabkan proses penyampaian ajaran agama Islam 

dilakukan melalui penerjemahan dan penguasaan terhadap kitab-kitab 

klasik berbahasa Arab (al-kutub al-mu`tabarah) yang menjadi salah 

satu tujuan pendidikan pesantren.10 Agar kitab-kitab klasik ini dengan 

mudah dapat dipahami, biasanya pesantren menggunakan pola 

pembelajaran melalui metode penerjemahan ke dalam bahasa daerah 

yang biasa diistilahkan dengan penerjemahan makna ‘gandul’ 

pesantren. Ditambah lagi adanya simbol gramatika Arab pesantren 

yang menambah kekayaan dan keunikan hasil penerjemahan di 

pesantren, sehingga ditemukan beragam produk terjemahan kitab-

kitab berbahasa Arab yang diterjemahkan dengan makna pesantren 

yang memiliki karakter berbeda antar satu dengan yang lain. Produk-

produk terjemahan ini menarik untuk diteliti dilihat dari aspek variasi 

dan kualitas terjemahannya.  

Kitab-kitab berbahasa Arab pesantren telah diterjemahkan ke 

dalam berbagai bahasa sesuai daerahnya masing-masing. Ada yang 

berbahasa Jawa, Sunda, Madura, dan lainnya. Karena begitu 

banyaknya bahasa sasaran yang digunakan dalam penerjemahan kitab-

kitab berbahasa Arab di pesantren, maka penulis meneliti dan 

mengkaji variasi produk terjemahan kitab-kitab berbahasa Arab yang 

ada di pesantren dengan membatasinya pada produk terjemahan kitab-

kitab berbahasa Arab yang diterjemahkan ke dalam bahasa Jawa. 

Selain itu, disertasi ini juga akan mengukur kualitas terjemahannya 

dilihat dari aspek keakuratan (accurat), keterbacaan (readable) dan 

keberterimaan (natural). Dari penelitian ini, diharapkan dapat 

dideskripsikan keunikan-keunikan dari berbagai jenis terjemahan 

                                                 
9 Abdul Tolib, “Pendidikan Di Pondok Pesantren Modern,” Risâlah, 

Jurnal Pendidikan Dan Studi Islam 2, no. 1 (2015): 64, 

https://doi.org/10.31943/jurnal_risalah.v2i1.12. 
10 Awaluddin Faj, “Manajemen Pendidikan Pesantren Dalam Perspektif 

Dr. KH. Abdullah Syukri Zarkasyi, M.A,” At-Ta’dib 6, no. 2 (December 26, 

2011): 242, https://doi.org/10.21111/at-tadib.v6i2.558. 
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yang beredar di kalangan pesantren, khususnya yang memiliki tradisi 

terjemahan Jawa.  

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka ada tiga fokus 

penelitian dalam disertasi ini yang dapat dirumuskan sebagai berikut: 

1. Bagaimana variasi produk terjemahan kitab-kitab berbahasa 

Arab pesantren yang diterjemahkan ke dalam bahasa Jawa?  

2. Bagaimana kualitas produk terjemahan kitab-kitab berbahasa 

Arab pesantren yang diterjemahkan ke dalam bahasa Jawa 

ditinjau dari aspek keakuratan (accurat), keterbacaan (readable) 

dan keberterimaan (natural)? 

3. Bagaimana keunikan produk terjemahan kitab-kitab berbahasa 

Arab pesantren dibandingkan dengan produk terjemahan 

lainnya? 

 

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

Adapun tujuan penelitian ini sebagai berikut: 

1. Menjelaskan variasi produk terjemahan kitab-kitab berbahasa 

Arab pesantren yang diterjemahkan ke dalam bahasa Jawa. 

2. Menjelaskan kualitas produk terjemahan kitab-kitab berbahasa 

Arab pesantren yang diterjemahkan ke dalam bahasa Jawa 

ditinjau dari aspek keakuratan (accurat), keterbacaan (readable) 

dan keberterimaan (natural). 

3. Menjelaskan keunikan produk terjemahan kitab-kitab berbahasa 

Arab pesantren dibandingkan dengan produk terjemahan 

lainnya. 

 

Sedangkan manfaat penelitian disertasi ini antara lain adalah: 

1. Manfaat Teoritis 

Memberikan kontribusi pengembangan teori tentang ragam atau 

jenis penerjemahan teks-teks berbahasa Arab di Indonesia. 

2. Manfaat Praktis 
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a. Bagi Guru/Dosen/Pengajar  

Mengetahui variasi produk terjemahan pesantren dan 

kualitasnya serta memahami keunikan produk terjemahan 

kitab-kitab berbahasa Arab pesantren dibandingkan dengan 

produk terjemahan lainnya sehingga dapat diaplikasikan 

dalam pembelajaran bahasa Arab khususnya dalam hal 

penerjemahan teks berbahasa Arab. 

b. Siswa/Peserta didik 

Mampu mengambil manfaat dalam proses menerjemahkan 

teks-teks berbahasa Arab melalui pemahaman tentang variasi 

dan kualitas hasil terjemahan teks-teks berbahasa Arab 

pesantren ke dalam bahasa Jawa. 

c. Peneliti  

Menjadi salah satu referensi dalam hal variasi dan kualitas 

hasil terjemahan teks-teks berbahasa Arab pesantren ke 

dalam bahasa Jawa.   

 

D. Kajian Pustaka 

Karya tulis ilmiah yang mengkaji tentang keunikan 

penerjemahan dan hubungannya dengan variasi dan kualitas 

terjemahan masih jarang dilakukan. Namun sebagai bahan 

perbandingan, ada beberapa hasil penelitian yang berhubungan 

dengan tema disertasi ini, diantaranya sebagai berikut: 

1. Disertasi berjudul “Terjemahan Syair Bahasa Aceh “Munajat 

Perempuan Sufi Aceh Pocut di Beutong dalam Bahasa 

Indonesia: Analisis Strategi Penerjemahan”. karya Nurul 

Fadhillah. Disertasi ini bertujuan mengkaji hasil terjemahan 

sastra Aceh, yaitu naskah syair bahasa Aceh Munajat Putroe di 

Beutong ke dalam bahasa Indonesia. Diantara hasil penelitian 

menunjukkan bahwa strategi penerjemahan yang diterapkan 

pada 5 kategori kata bervariasi. Pada kategori agama, 

kecenderungan strategi yang digunakan adalah strategi 

penerjemahan semantik. Kategori ilmu pengetahuan, strategi 

penerjemahan yang paling dominan diterapkan adalah strategi 

penerjemahan semantik dan dinamik. Kategori budaya dan 
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pergaulan manusia diperoleh temuan strategi penerjemahan 

formal dan semantik yang lebih dominan. Untuk kategori fikiran 

dan emosi penerapan strategi penerjemahan yang berlaku 

hampir seimbang, yaitu dengan jumlah data yang lebih sedikit 

sejumlah hanya 19 data, diperoleh 6 data menggunakan strategi 

penerjemahan formal, 6 data menggunakan strategi 

penerjemahan semantik, 4 strategi dinamik dan 3 strategi 

komunikatif. Pada kategori kejadian, strategi penerjemahan 

yang paling dominan adalah penerjemahan semantik. Maka 

kesimpulannya strategi penerjemahan yang paling banyak 

digunakan dalam naskan MPB adalah strategi penerjemahan 

Formal-Semantik.11 

2. Disertasi berjudul: “Penerjemahan Simbol-simbol Verbal Religi 

pada Kitab Wahyu” karya Ni Made Diana Erfiani. Disertasi ini 

berusaha mengkaji penerjemahan simbol-simbol verbal religi di 

kitab Wahyu yang berasal dari dua bahasa Inggris dan Yunani 

sebagai bahasa sumber ke bahasa Indonesia sebagai bahasa 

sasaran. Kajian ini berlandaskan fakta adanya dikotomi 

penerjemahan Al-Kitab antara kubu harfiah dan bebas. 

Permasalahan yang hendak dicarikan solusinya adalah terkait 

dengan tipe dan makna simbol, serta proses pengalihan ideologi 

dan strategi, baik yang bersifat global berupa metode dan lokal 

berupa prosedur/strategi serta pengaruhnya pada tingkat 

kesepadanan TSu dan TSa. Hasil penelitian menunjukkan 

bahwa jumlah keseluruhan simbol verbal religi pada Kitab 

Wahyu sebanyak 172 buah, 39 diantaranya merupakan temuan 

dalam disertasi ini. Simbol tersebut dikelompokkan ke dalam 12 

tipe atau kategori yaitu (1) simbol berupa objek, memiliki enam 

jenis yaitu: objek terkait dengan manusia, objek buatan manusia, 

objek terkait dengan mineral, objek sebagai benda langit, objek 

supernatural serta objek berupa tanaman, (2) simbol berupa 

makhluk, (3) simbol berupa tindakan, (4) simbol berupa angka, 

                                                 
11 Nurul Fadhillah, “Terjemahan Syair Bahasa Aceh ”Munajat Perempuan 

Sufi Aceh Pocut di Beutong” dalam Bahasa Indonesia: Analisis Strategi 

Penerjemahan,” 2020, https://repositori.usu.ac.id/handle/123456789/47224. 
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(5) simbol berupa nama, (6) simbol berupa warna, (7) simbol 

berupa arah, (8) simbol berupa tempat, (9) simbol terkait 

keadaan/kondisi, (10) simbol berupa waktu, (11) simbol yang 

terkait dengan peristiwa, dan (12) simbol yang terkait dengan 

huruf. Empat kategori terakhir yaitu keadaan, waktu, peristiwa, 

dan huruf merupakan temuan dalam penelitian ini. Jika 

dikaitkan dengan teori semiotik Peirce sesuai dengan ilustrasi 

Eco (1976) mengenai tiga elemen tanda dalam hal ini 

representamen, objek, dan interpretan, penggolongan ini 

didasarkan pada elemen tanda yang dikenal dengan 

representamen atau legisign.12 

3. Artikel berjudul: “Penerjemahan Arab-Jawa Tradisi Pesantren 

Pada Karya Kitab-Kitab Klasik: Analisis Fungsi”, karya Moh. 

Masrukhi. Artikel ini bertujuan memperoleh keterangan tentang 

pemarkah fungsi gramatika pada penerjemahan Arab-Jawa 

pesantren. Selain itu dari penelitian ini diharapkan mampu 

memberikan pemahaman yang lebih mendalam terhadap 

gramatika Arab bagi para pembaca, khususnya kitab-kitab 

klasik di pesantren. Penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif 

dan merupakan penelitian pustaka. Metode penelitian 

menggunakan observasi dan dokumentasi dari sumber data 

berupa kitab al-Ibriz karangan Bisri Mustofa.  Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa struktur gramatika bahasa Arab selalu 

dijadikan sebagai patokan dalam peletakan pemarkah gramatika 

yang ada pada penerjemahan tipe pesantren Arab-Jawa ini 

sehingga hasil terjemahan walaupun dalam bahasa Jawa tetapi 

masih bernuansa bahasa Arab. Dengan demikian interferensi 

atau pengaruh bahasa Arab ke dalam bahasa Jawa menjadi ciri 

dalam penerjemahan tipe pesantren, khususnya pesantren yang 

                                                 
12 Ni Made Diana Erfiani, “Penerjemahan Simbol-Simbol Verbal Religi 

Pada Kitab Wahyu” (2016), 

https://sinta.unud.ac.id/uploads/wisuda/1290171009-1-

HALAMAN%20AWAL.pdf. 
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ada di Indonesia.13 Perbedaan dengan penelitian ini adalah 

selain menjelaskan tentang makna simbol yang digunakan 

dalam penentuan jabatan kata dalam kalimat Bahasa Arab, 

disertasi ini juga menganalisis kualitas hasil terjemahan makna 

ala pesantren dalam menterjemahkan teks Bahasa Arab apabila 

ditinjau dari pedoman penerjemahan Arab-Indonesia. 

4. Artikel berjudul: “Kitābah ‘Arab Pegon Khaṣāiṣuhā wa 

Ishāmātuhā fī Taṭwīr Ta’līm al-Lugah al-‘Arabiyyah bi 

Indūnīsiyâ”, karya Sahal Mahfud dan Halimi Zuhdy artikel ini 

bertujuan untuk menjelaskan ciri dan sumbangsih skrip Arab 

Pegon dalam pengembangan proses pengajaran bahasa Arab di 

Indonesia. Skrip Pegon adalah skrip Arab yang telah 

dikembangkan untuk menulis bahasa Jawa, Madura, Sunda dan 

bahasa Indonesia. Sistem fonologis skrip Pegon mengikuti 

sistem fonologi Jawa "Hanacaraka", sehingga terdapat dua 

puluh satu konsonan, dan tujuh vocal. Skrip Pegon mempunyai 

kesamaan dan perbedaan dengan aksara Arab dan naskah Jawi 

yang dikembangkan dan digunakan di Malaysia, Pattani 

Thailand, Brunei dan Singapura. Tulisan Arab Pegon 

berkontribusi nyata dalam perkembangan pengajaran bahasa 

Arab di Indonesia. Kontribusi naskah Pegon ditemukan dalam 

pengajaran buku kuning (literatur Islam) di pesantren 

tradisional, sekolah Islam tradisional, dan juga universitas 

berbasis pondok pesantren tradisional di Indonesia. Kontribusi 

skrip Pegon itu nyata dalam pengembangan pembelajaran 

bahasa Arab di Indonesia.14 

5. Artikel berjudul: “Pesantren dan Bahasa Arab”, karya Ismail 

Baharuddin. Artikel ini bertujuan untuk mendeskripsikan 

                                                 
13 Moh Masrukhi, “Penerjemahan Arab-Jawa Tradisi Pesantren Pada 

Karya Kitab-Kitab Klasik: Analisis Fungsi,” SASDAYA: Gadjah Mada Journal 

of Humanities 2, no. 1 (April 18, 2019): 283–301, 

https://doi.org/10.22146/sasdayajournal.31744. 
14 Sahal Mahfud and Halimi Zuhdy, “Kitâbah ‘Arab Pegon Khashâishuhâ 

Wa Ishâmâtuhâ Fî Tathwîr Ta’lîm Al-Lughah Al-‘Arabiyyah Bi Indûnîsiyyâ,” 

Arabiyat : Jurnal Pendidikan Bahasa Arab dan Kebahasaaraban 5, no. 2 

(December 28, 2018): 314–35, https://doi.org/10.15408/a.v5i2.7446. 
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hubungan antara pesantren dengan Bahasa Arab. Penelitian ini 

berupa penelitian pustaka dengan menggunakan metode 

pengumpulan data berupa observasi dan dokumentasi dari 

berbagai sumber yang berhubungan dengan tema kajian. Hasil 

penelitian menunjukkan bahwa pesantren merupakan salah satu 

tempat yang tepat untuk mempelajari Bahasa Arab, karena di 

pesantren para santri mengkaji berbagai kitab karangan para 

ulama khususnya yang terkait dengan ilmu agama yang ditulis 

dalam Bahasa Arab.15 Adapun perbedaan dengan penelitian ini 

adalah desertasi ini lebih banyak mengupas tentang makna ala 

pesantren dan simbol-simbolnya yang biasa digunakan santri 

dalam mengartikan kitab Bahasa Arab (kitab kuning) ketika 

belajar di pesantren.  

6. Artikel berjudul: “Memahami Kitab Kuning Melalui 

Terjemahan Tradisional (Suatu Pendekatan Tradisional 

Terjemahan Pondok Pesantren)”, karya Aly Abubakar 

Basalamah. Artikel ini menjelaskan tentang model 

penerjemahan kitab kuning yang merupakan sebuah sistem yang 

diikuti oleh pesantren di Indonesia untuk memahami kitab 

kuning yang ada di dalamnya yang berhubungan prinsip-prinsip 

agama Islam dengan menggunakan sistem penerjemahan yang 

menekankan pada struktur bahasa sumber. Pengkajian kitab 

kuning dengan metode tradisional menggunakan sistem 

penerjemahan gandul, karena bahasa sasaran yang digunakan 

tertulis menggantung pada bahasa sumber dan proses 

penerjemahan dilakukan pada setiap kata, frasa, dan berbagai 

unsur gramatika lainnya. Penerjemahan dilakukan ke dalam 

bahasa Jawa, yang biasanya erat kaitannya dengan prinsip dan 

struktur bahasa Arab.16 

                                                 
15 Ismail Baharuddin, “Pesantren Dan Bahasa Arab,” Thariqah Ilmiah: 

Jurnal Ilmu-Ilmu Kependidikan Dan Bahasa Arab 1, no. 01 (2014), 

https://doi.org/10.24952/thariqahilmiah.v1i01.253. 
16 Aly Abubakar Basalamah, “Memahami Kitab Kuning Melalui 

Terjemahan Tradisional (Suatu Pendekatan Tradisional Terjemahan Pondok 

Pesantren),” /Jurnal/Al-Jamiah/Al-Jamiah No. 55 TH. 1994/, July 1, 2008, 

https://doi.org/10/small.jpg. 
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7. Penelitian berjudul, “Pembelajaran Kitab Kuning Dengan 

Pemaknaan Arab Pegon di Kelas Jurūmiyyah Pondok 

Pesantren Al Luqmāniyyah Yogyakarta”, karya Jauhara 

Saniyati. Penelitian ini bertujuan menjelaskan program 

pengajaran Kitab al-Jurūmiyah dengan metode penerjemahan 

Arab pegon. Pendekatan yang dipakai bersifat kualitatif dengan 

dokumentasi dan wawancara sebagai metode pengumpulan 

datanya. Hasil penelitian menunjukan bahwa metode 

pemaknaan Arab pegon dapat dikatakan efektif dalam 

pembelajaran Kitab al-Jurūmiyah karena santri dengan mudah 

dapat memahami isi kitab serta sekaligus mengetahui 

kedudukan kata-kata yang tersusun dalam kalimat di dalam 

Kitab al-Jurūmiyah.17 Adapun perbedaan dengan disertasi ini 

adalah dari sisi analisis hasil terjemahan. Yakni teks bahasa 

Arab dalam Kitab al-Jurūmiyah yang sudah diterjemahkan ke 

bahasa Jawa pesantren kemudian diterjemahkan kembali ke 

bahasa Indonesia. Sehingga diketahui perbedaan antara 

penerjemahan ke dalam bahasa Jawa dan bahasa Indonesia. 

 

Berdasarkan keterangan di atas, terdapat perbedaan antara 

penelitian disertasi ini dengan penelitian-penelitian sebelumnya. 

Adapun penelitian disertasi ini bertujuan untuk menjelaskan variasi 

dan kualitas terjemahan teks-teks berbahasa Arab di pesantren yang 

diterjemahkan ke dalam bahasa Jawa ditinjau dari aspek keakuratan 

(accurat), keterbacaan (readable) dan keberterimaan (natural) serta 

menjelaskan keunikan produk terjemahan kitab-kitab berbahasa Arab 

pesantren dibandingkan dengan produk terjemahan lainnya.  

 

 

 

 

 

                                                 
17 Jauhara Saniyati, “Pembelajaran Kitab Kuning Dengan Pemaknaan 

Arab Pegon Di Kelas Jurumiyyah Pondok Pesantren Al Luqmaniyyah 

Yogyakarta” (Skripsi, Yogyakarta, UIN Sunan Kalijaga, 2014). 
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E. Metode Penelitian 

1. Jenis dan Sifat Penelitian 

Penelitian disertasi ini berjenis penelitian pustaka yang bersifat 

deskriptif-analisis-kualitatif yaitu penelitian yang dimaksudkan untuk 

menjelaskan fenomena yang dialami oleh subyek penelitian, misalnya 

tingkah laku, asumsi, tindakan, dll, secara holistik dengan penjelasan 

dalam bentuk kalimat naratif pada suatu konteks tertentu yang natural 

dan dengan menggunakan berbagai metode ilmiah.18 Adapun fenomena 

yang akan diungkap dan dijelaskan dalam disertasi ini adalah variasi dan 

kualitas terjemahan teks-teks berbahasa Arab di Pesantren yang 

diterjemahkan ke dalam bahasa Jawa ditinjau dari aspek keakuratan 

(accurat), keterbacaan (readable) dan keberterimaan (natural). 

 

2. Sumber Data  

Sumber data yang dimaksudkan dalam penelitian ini adalah subjek 

yang darinya data didapatkan. Sumber data dapat ditemukan dalam tiga 

hal yaitu: person (orang), place (tempat), dan paper (kertas).19 Adapun 

sumber data penelitian disertasi ini didapatkan dari beberapa pihak 

antara lain: 

a. Data Primer 

1) Kitab-kitab klasik di pesantren yang telah diterjemah dengan 

terjemahan makna pesantren (Arab pegon, makna gandul 

dan simbol gramatika Arab pesantren). 

2) Kitab Kaifiyatul Ma’ānī bi al-Ikhtiṣar karya Ahmad Hifni 

Razzāq. 

                                                 
18 Jenis metode penelitian berdasarkan tujuannya diklasifikasikan menjadi 

penelitian dasar (basic research); bertujuan untuk mengembangkan teori dan 

tidak memperhatikan kegunaan yang langsung bersifat praktis., penelitian 

terapan (applied research); bertujuan menerapkan, menguji dan mengevaluasi 

kemampuan suatu teori yang diterapkan dalam memecahkan masalah-masalah 

praktis., penelitian psngembangan (research and development/R&D); 

merupakan metode penelitian yang digunakan untuk mengembangkan dan 

memvalidasi produk-produk yang digunakan dalam pendidikan dan 

pembelajaran. Lihat Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan 

R&D (Bandung: Alfabeta, 2011), 4. 
19 Suharmini Arikunto, Prosedur Penelitian (Suatu Pendekatan Praktek) 

(Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2010), 172. 
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b. Data Sekunder  

Data sekunder diperoleh dari berbagai sumber yang 

membahas tentang variasi dan kualitas terjemahan teks-teks 

berbahasa Arab di pesantren baik buku, artikel jurnal, hasil 

penelitian, website, dsb. Dikarenakan banyaknya populasi data 

berupa hasil terjemahan teks-teks berbahasa Arab dengan 

menggunakan makna pesantren, maka untuk menentukan sampel 

penelitian peneliti menggunakan teknik purposive sampling untuk 

mendapatkan data penelitian yang diharapkan, yakni meneliti 

dengan fokus pada kitab-kitab yang diterjemah dengan bentuk 

terjemah Arab pegon berbahasa Jawa, terjemah makna gandul 

dan adanya simbol gramatika Arab pesantren pada teks hasil 

terjemahan. 

 

3. Metode dan Instrument Pengumpulan Data 

Metode yang digunakan dalam mengumpulkan data pada 

penelitian ini berupa dokumentasi dan observasi dengan instrument-

nya berupa lembar check list terhadap data yang dibutuhkan. 

Dokumentasi dilakukan dengan melakukan pengkajian secara 

mendalam terhadap data-data baik berupa primer maupun sekunder. 

Sedangkan observasi dilakukan melalui pengamatan yang mendalam 

terhadap data sumber baik berupa primer maupun sekunder. 

Selanjutnya menganalisis data yang telah diperoleh berupa contoh-

contoh hasil terjemahan teks-teks berbahasa Arab dengan 

menggunakan Arab pegon berbahasa Jawa, makna gandul dan simbol 

gramatika Arab pesantren untuk mendapatkan hasil yang diharapkan. 

 

4. Teknik Pengolahan dan Analisis Data 

Setelah data terkumpul, data dianalisis secara kualitatif dengan 

teknik pengelompokan/kategorisasi data untuk selanjutnya diambil 

kesimpulan. Yang dimaksud dengan Analisis data adalah proses 

lanjutan yang membutuhkan refleksi secara terus-menerus terhadap 

data yang didapat, menanyakan pertanyaan-pertanyaan analitis, dan 
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memberikan catatan singkat selama proses penelitian.20 Data yang 

didapat dikategorikan sesuai dengan jenisnya dan sifatnya. Oleh 

karenanya, penelitian ini menggunakan teknik analisis descriptive-

analysis, atau deskriptif analitik, yaitu melakukan analisis data secara 

deskriptif dengan cara mensinergikan data yang otentik melalui 

berpikir deduksi dan induksi yang selanjutnya didapatkan 

kesimpulan.21 Miles dan Huberman telah menjelaskan kegiatan 

analisis data kualitatif melalui beberapa langkah yang secara 

sederhana digambarkan sebagai berikut:22 

 

Bagan 1.1: Alur Kerja Penelitian Kualitatif 

 
 

a. Pengumpulan Data (Data Collection): Melalui teknik 

pengumpulan data berupa observasi dan dokumentasi yang 

sesuai untuk penelitian kualitatif data dikumpulkan terlebih 

dahulu.  

                                                 
20 John W. Creswell, Research Design Qualitative, Quantitative, and 

Mixed Methods Approaches, Terj. Achmad Fawaid (Yogyakarta: Pustaka 

Pelajar, 2017), 274. 
21 Endang Mulyatiningsih, Riset Terapan Bidang Pendidikan Dan Teknik 

(Yogyakarta: UNY Press, 2011), 44. 
22 Miles and Huberman, Qualitatif Analysisati Expanded Source Book 

(California: Sage Publication Inc, 1994), 17. 

1. data collection

2. data display 

3. data reduction

4. conclusions 
drawing/verifying
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b.  Display Data: Selanjutnya data yang kompleks disusun ke 

dalam bentuk penyajian yang sistematis, sehingga menjadi lebih 

sederhana dan selektif, serta dapat dipahami. Penyajian data 

dilakukan dalam bentuk naratif dan diselingi dengan kutipan 

hasil observasi dan dokumentasi.  

c. Reduksi Data: Reduksi data merupakan proses pemilihan, 

pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan, dan 

transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis 

di lapangan. Reduksi data berlangsung terus-menerus selama 

penelitian kualitatif berlangsung. Reduksi data merupakan suatu 

bentuk analisis yang menajamkan, menggolongkan, 

mengarahkan, membuang yang tidak perlu, dan mengorganisir 

data dengan cara sedemikian rupa, sehingga kesimpulan 

finalnya dapat ditarik dan diverifikasi. Data yang terkumpul 

kemudian direduksi dengan cara bertahap. Hal ini dilakukan 

setelah data pertama terkumpul atau data observasi pertama 

selesai, kemudian dilanjutkan dengan mereduksi data 

berikutnya sampai semua data pada observasi terakhir dan 

dokumentasi. Kemudian peneliti memilah data yang sudah 

disusun dalam laporan dengan menyusunnya kembali dalam 

bentuk uraian. Selanjutnya laporan yang direduksi, dirangkum 

dan dipilih berdasarkan hal-hal pokok, kemudian difokuskan 

kepada hal-hal penting dan relevan dengan permasalahan 

penelitian. Dengan langkah ini peneliti berharap akan 

memperoleh gambaran yang lebih tajam tentang hasil 

pengumpulan data.  Adapun data yang dianggap peneliti tidak 

mendukung penelitian ini dipisahkan. Hal ini dilakukan untuk 

memberikan kemudahan bagi peneliti untuk mendapatkan 

kembali data yang diinginkan apabila dibutuhkan.  

d. Penarikan Kesimpulan: Data yang telah dikumpulkan 

selanjutnya disusun dan disimpulkan. Penarikan kesimpulan 

dilakukan setelah data selesai dianalisis secara keseluruhan dan 

ditinjau dari teori-teori yang berhubungan. Kesimpulan pertama 

diambil bersifat sementara, kemudian meningkat menjadi lebih 

rinci dan komprehensif. Kesimpulan akhir disusun berlandaskan 
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hasil analisis terhadap data yang didapatkan dari observasi dan 

dokumentasi. Untuk mendapatkan kesimpulan dipergunakan 

teknik induktif, yaitu menarik kesimpulan dari hal-hal yang 

bersifat khusus menuju pada hal-hal yang bersifat umum.  

 

F. Sistematika Pembahasan 

Penyajian disertasi ini terbagi dalam lima bab, dengan 

sistematika pembahasan tiap bab sebagai berikut: 

1. Bab pertama merupakan pendahuluan. Pendahuluan berisi latar 

belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan 

penelitian, kajian pustaka, metode penelitian dan sistematika 

pembahasan. Bab ini berfungsi sebagai kerangka awal untuk 

menuju pada isi pembahasan berikutnya. 

2. Bab kedua tentang kajian teori meliputi; (1) Konsep 

Penerjemahan, terdiri dari: definisi penerjemahan, unsur-unsur 

dalam terjemahan, macam-macam terjemahan, langkah-langkah 

menerjemah dan mengukur kualitas hasil terjemahan. (2) Kitab 

Kuning dan Huruf Pegon terdiri dari: wawasan singkat tentang 

kitab kuning, dan Arab pegon dalam tradisi tulis menulis. (3) 

Gramatika Arab Kitab Pesantren terdiri dari: kalimat sempurna 

dalam bahasa Arab (Al-Jumlah al-Mufīdah) dan kedudukan kata 

dalam kalimat berbahasa Arab (4) Simbol Gramatika Arab 

Pesantren terdiri dari: sekilas tentang simbol gramatika Arab 

pesantren dan macam-macam simbol gramatika Arab pesantren. 

3. Bab ketiga membahas tentang Variasi Produk Terjemahan 

Kitab-Kitab Berbahasa Arab Pesantren ke dalam bahasa Jawa 

terdiri dari macam-macam bentuk terjemahan kitab-kitab 

berbahasa Arab Pesantren ke dalam bahasa Jawa dan 

hubungannya dengan teori jenis-jenis terjemahan menurut 

Newmark. 

4. Bab keempat membahas tentang Kualitas Produk Terjemahan 

Kitab-Kitab Berbahasa Arab Pesantren ke dalam bahasa Jawa 

ditinjau dari aspek keakuratan (accurat), keterbacaan (readable) 

dan keberterimaan (natural).  
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5. Bab kelima membahas tentang Keunikan jenis Produk 

Terjemahan Kitab-Kitab Berbahasa Arab Pesantren ke dalam 

bahasa Jawa terkait dengan adanya simbol gramatika Arab yang 

disertakan dalam proses penerjemahan.  

6. Bab keenam merupakan penutup yang berisi simpulan dari hasil 

penelitian. Pada bab ini juga berisi saran-saran dan kata 

penutup. 
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BAB VI 

PENUTUP 

 

 

A. Simpulan 

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan maka dapat ditarik 

beberapa kesimpulan, yaitu: 

a. Ditemukan empat variasi produk terjemahan yang ada di 

pesantren, yaitu: (1) Terjemahan pada teks berharakat dengan 

menggunakan Arab pegon tanpa gandul dan tanpa simbol 

gramatika Arab pesantren tetapi dengan disertai (murod) atau 

penjelasan; (2) Terjemahan pada teks berharakat dengan 

menggunakan Arab pegon gandul dengan tanpa simbol 

gramatika Arab pesantren dan tanpa disertai (murod) atau 

penjelasan; (3) Terjemahan pada teks berharakat dengan 

menggunakan Arab pegon gandul dengan tanpa simbol 

gramatika Arab pesantren dan disertai (murod) atau penjelasan; 

dan (4) Terjemahan pada teks yang tidak berharakat dengan 

menggunakan Arab pegon gandul dengan simbol gramatika 

Arab pesantren dan dengan atau tanpa disertai (murod) atau 

penjelasan. Dari sini diketahui juga bahwa produk terjemahan 

pesantren adakalanya merupakan jenis terjemahan kata demi 

kata (word-for-word translation), terjemahan harfiyah, terjemah 

bebas dan jenis terjemahan baru, yaitu ‘Terjemah Gramatika 

Arab Pesantren’.   

b. Kualitas produk terjemahan kitab-kitab berbahasa Arab 

pesantren ditinjau dari aspek keakuratan (accurat), keterbacaan 

(readable) dan keberterimaan (natural) menunjukkan bahwa 

jenis terjemah pertama memiliki kualitas sangat akurat, 

keterbacaan tinggi, dan berterima; jenis terjemah kedua 

memiliki kualitas sangat akurat, keterbacaan tinggi, dan kurang 

berterima; jenis terjemah ketiga memiliki kualitas akurat, 

keterbacaan sedang, dan kurang berterima; dan jenis terjemah 

keempat memiliki kualitas kurang akurat, keterbacaan rendah, 

dan kurang berterima. 
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c. Keunikan produk terjemahan kitab-kitab berbahasa Arab 

pesantren dibandingkan dengan produk terjemahan lainnya 

adalah adanya simbol gramatika Arab yang disertakan dalam 

penerjemahan yang memiliki beberapa fungsi yaitu: (1) 

membantu mengetahui kedudukan/jabatan suatu kata dalam 

kalimat, (2) membantu mempermudah membaca teks berbahasa 

Arab dengan benar, (3) membantu memahami pesan yang 

dimaksud dari suatu kalimat berbahasa Arab dengan tepat, dan 

(4) penerjemahan menjadi lebih efektif dan efisien.  

 

B. Saran 

Setelah melakukan penelitian dan mempertimbangkan hasil 

penelitian yang ada, maka peneliti memberikan beberapa saran 

diantaranya: 

1. Produk terjemahan kitab-kitab berbahasa Arab ke dalam bahasa 

Jawa di pesantren, termasuk di dalamnya simbol gramatika 

Arab pesantren merupakan kekayaan intelektual yang berbeda 

dengan produk terjemahan lainnya, yang patut untuk 

dilestarikan melalui pengkajian dan pengembangan agar tetap 

terjaga dan dapat dipelajari oleh generasi generasi selanjutnya. 

2. Terkait kualitas produk terjemahan pesantren, terdapat 

kelemahan atau problem dalam penerjemahan teks berbahasa 

Arab dengan menggunakan simbol gramatika Arab pesantren, 

yaitu istilah teknis yang menunjukkan jabatan kata dalam 

kalimat tidak lazim digunakan dan terasa asing bagi pembaca 

‘tertentu’ (yang tidak paham simbol gramatika Arab pesantren). 

Oleh sebab itu, perlu dicarikan solusinya agar tidak terjadi 

kendala dalam memahami pesan teks bahasa Arab yang 

diterjemahkan. 

3. Harapan penulis agar Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga 

Yogyakarta segera dapat membuka jurusan atau fakultas 

penerjemahan Arab-Indonesia dan sebaliknya karena begitu 

banyaknya ahli penerjemahan sebagaimana penulis telah 

mendapatkan banyak manfaat dari ilmu pengetahuan dan 

pengalaman berharga yang telah disampaikan. 
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