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ABSTRAK 
 

Novera Pratiwi. Kebijakan Pendidikan Bahasa Arab Pada Anak Usia Dini 
Raudhatul Athfal (Studi Kasus Implementasi Kebijakan Pendidikan  Bahasa Arab 
di Roudlotul Athfal UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Skripsi. Yogyakarta: 
Jurusan pendidikan bahasa Arab Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Sunan 
Kalijaga, 2013.  

Penelitian ini difokuskan pada implementasi kebijakan pendidikan bahasa 
Arab di RA DWP UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Tujuan dari penelitian ini 
adalah untuk mendeskripsikan kebijakan pendidikan bahasa Arab pada anak usia 
dini di RA DWP UIN Sunan Kalijaga. Hasil penelitian ini diharapkan akan 
menjadi karya ilmiah yang mampu memperkaya khasanah keilmuan khususnya 
tentang kebijakan pendidikan bahasa Arab untuk anak usia dini. 

Penelitian lapangan ini merupakan penelitian kualitatif dengan studi kasus 
di RA UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Pengumpulan data dilakukan dengan 
menggunakan beberapa metode yaitu metode observasi, metode wawancara, dan 
metode dokumentasi. Adapun sumber data dan subjek penelitian ini meliputi; 
Kepala Mapenda dan ketua bidang kurikulum Kanwil Kemenag DIY, Kepala 
Sekolah dan Dewan Guru RA DWP UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. 

Hasil penelitian ini menunjukkan belum adanya rumusan kebijakan dari 
Kemendiknas ataupun Kemenag yang mengatur tentang pendidikan bahasa Arab 
bagi pendidikan anak usia dini khususnya di Raudhatul Athfal. Belum adanya 
kebijakan ini disebabkan oleh beberapa faktor antara lain: 1) Pendidikan anak usia 
dini lebih dipandang sebagai wahana yang lebih memberikan kesempatan kepada 
anak-anak usia pra sekolah untuk bermain; 2) Diberlakukannya kebijakan otonomi 
daerah yang berdampak pada sulitnya koordinasi antar pejabat pemerintah dan 
lembaga pendidikan dalam menangani masalah pendidikan; 3) Pendidikan Islam 
merupakan subsistem dari pendidikan nasional sehingga perhatian dari pihak 
pemerintah terhadap pendidikan Islam tidak optimal. 

Meskipun dari pemerintah belum ada rumusan kebijakan tentang 
pendidikan bahasa Arab, RA DWP UIN Sunan Kalijaga telah melaksanakan 
program pembelajaran bahasa Arab bagi peserta didiknya. Pembelajaran bahasa 
Arab di sekolah ini diajarkan sekali dalam seminggu namun diadakan 
pengulangan setiap harinya. Materi yang diajarkan hanya sebatas pengenalan 
kosakata bahasa Arab dengan tema-tema yang berganti setiap minggunya. Adapun 
metode yang digunakan meliputi menulis, tanya-jawab, dan menyanyi.  
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 ريدتج

 

 لباقة تطبيق في قضية دراسة(  طفالالأ روضة في العربية اللغة تعليم لباقة. فراتيوي نوفير
. البحث. يوكياكرتا الحكومية الإسلامية كاليجاكا سونان جامعة الأطفال بروضة العربية اللغة تعليم
 الحكومية الإسلامية كاليجاكا سونان جامعة المعلمين وتأهيل التربية كلية العربية اللغة تعليم قسم

  .٣١٠٢.يوكياكرتا

 سونان جامعة الأطفال بروضة العربية اللغة تعليم لباقة طبيقت على البحث هذا ويرتكز
 العربية اللغة تعليم لباقة لوصف البحث هذا وغرض. يوكياكرتا الحكومية الإسلامية كاليجاكا
 هذا نتيجة من ويرجى. يوكياكرتا الحكومية الإسلامية كاليجاكا سونان جامعة الأطفال بروضة
 بروضة العربية اللغة تعليم لباقة قضية في خاصة علوميةً خزينة ثرىي علمياً مؤلفاً يكون  أن البحث
 .الأطفال

 كاليجاكا سونان جامعة الأطفال بروضة لباقة قضية بدراسة كيفي بحث البحث وهذا
 وطريقة الملاحظة طريقة فهو الباحثة عليه تجري الذي البيانا جمع وأما. يوكياكرتا الحكومية الإسلامية
 رئيس على فتشتمل البحث هذا وموضوع البيانات مصادر وأما. التوثيق ةطريق و المقابلة

Mapenda جامعة الأطفال روضة معلم و المدرسة رئيس و يوكياكرتا الدينية وزارة المنهج ورئيس 
 .يوكياكرتا الحكومية الإسلامية كاليجاكا سونان

 الذي الدينية وزارة أو الوطنية ةالتربي وزارة من لباقة توجد لم هناك أن على البحث هذا نتيجة دلت
 اللغة تعليم لباقة عدم وكان. الأطفال روضة في خاصة الاطفال لدى العربية اللغة تعليم عن ينظم
 لعبا يلعبوا ان للاطفال يتيح كمركب  الأطفال تعليم يعتبر) ١:منها والدواعي العوامل يسببها العربية
 والمؤسسة الزعماء بين التنسيق و التأسيس صعوبة في نبعثي الداخلي المستقل لباقة تطبيق) ٢. كثيراً

 يهتم لا حتى الوطنية التربية من جزء الاسلامية التربية) ٣. التربية مشكلات تداخل في لتربويةا
 الاسلامية كاليجاكا سونان جامعة الاطفال روضة .دقيقاً اهتماماً الاسلامية بالتربية الجمهور
 روضة قامت قد و العربية اللغة تعليم عن لباقة يبدع لم الجمهور أن غمر المثال احدى هي الحكومية
. الطلاب لدى العربية اللغة تعليم ببرنامج الحكومية الاسلامية كاليجاكا سونان جامعة الاطفال
 المواد وتعلّم. يوم كل القييم يعقد بل الاسبوع في مرة يعلم المدرسة هذه في العربية اللغة تعليم وكان
 التعليم طريقة وأما. اسبوع كل المتبادلة بالمواضع العربية اللغة المفردات تعرف على اقتصراً سيةالدرا

 .الكتابة و الرسم و الترنيمة و وجواب سوال طريقة على فتتضمن المستخدمة
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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN 

Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam penelitian ini menggunakan 

pedoman transliterasi dari Keputusan Bersama Menteri Agama RI dan Menteri 

Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 158 Tahun 1987 dan No. 05436/U/1987. 

Secara garis besar uraiannya adalah sebagai berikut: 

A. Konsonan 

Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama 

 Alif  Tidak dilambangkan Tidak dilambangkan ا

  Ba  b Be ب

  Ta  t Te ت

 ṡa ṡ Es (dengan titik di atas) ث

 Jim  j Je ج

 ḥa  ḥ Ha (dengan titik di bawah) ح

 Kha  kh Ka dan ha خ

  Dal  d De د

 Ŝal Ŝ Zet (dengan titik di atas) ذ

  Ra  r Er ر

 Zai  z Zet ز

 Sin  s Es س

 Syin  sy Es dan ye ش

 ṣad ṣ  Es (dengan titik di bawah) ص

 ḍ ḍ De (dengan titik di bawah) ض

 ṭa ṭ Te (dengan titik di bawah) ط

 ẓa ẓ Zet (dengan titik di bawah) ظ

 ain ....’.... Koma terbalik di atas‘ ع

  Gain  g Ge غ

 Fa  f Ef ف

Qaf  q Ki ق  

  Kaf  k Ka ك

 Lam  l El ل

 Mim  m Em م
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 Nun  n En ن

 Wau  w We و

� Ha  h Ha 

 Hamzah  ..’.. Apostrof ء

  Ya  y Ye ي

 

B. Vokal  

1. Vokal Tunggal 

Tanda  Nama  Huruf Latin Nama  

 َ Fatḥah  a A 

 ِ Kasrah i I 

 ُ ḍammah u U 

 

Contoh: 

"َ#َ$َ : fa’ala 

 Ŝukira : ذُآَِ%

 

2. Vokal Rangkap 

Tanda dan Huruf Nama  Gabungan Huruf Nama 

َ  يْ Fatḥah dan ya ai a dan i 

َ  وْ Fatḥah dan wau au a dan u 

 

Contoh: 

 kaifa : آَْ*َ(

 haula : هَْ+لَ
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3. Maddah  

Harkat dan 
huruf 

Nama  Huruf dan 
Tanda 

Nama  

َ  اَ  ي Fatḥah dan alif atau 
ya 

ā a dan garis di atas 

ِ  ي Kasrah dan ya ȋ i dan garis di atas 

ُ  و ḍammah dan wau ū u dan garis di atas 

 

Contoh: 

 qāla : 0َ/لَ

 ramā : ر12ََ

"َ*ْ0ِ : qȋla 

 yaqūlū : 3ُ4َْ+لُ

 

4444.... Ta MarbuMarbuMarbuMarbuṭṭṭṭahahahah 

a. Ta Marbuṭah Hidup 

Ta marbuṭah yang hidup atau mendapat harakat fatḥah, kasrah 

dan ḍammah, transliterasinya adalah huruf t. 

Contoh: 

 madrasatun : 9ْ2َر7ٌ8ََ

b. Ta Marbuṭah Mati 

Ta marbuṭah yang mati atau mendapat harakat sukun, 

transliterasinya adalah huruf h. 

Contoh: 

 riḥlah : رِْ;َ:7ْ

c. Ta Marbuṭah yang terletak pada akhir kata dan diikuti oleh kata 

yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata 

tersebut dipisah maka transliterasi ta marbuṭah tersebut adalah 

huruf h. 
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Contoh: 

اَ?ْ<َ=/لْ رَوَْ>7ُ  : rauḍah al-aṭfāl 

5. Syaddah (Tasydid) 

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab di lambangkan 

dengan tanda (  ّ ). Transliterasi tanda syaddah atau tasydid adalah berupa 

dua huruf yang sama dari huruf yang diberi syaddah tersebut. 

Contoh: 

/AَBCَر : rabbanā 

 

6. Kata Sandang Alif dan Lam 

a. Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah 

Contoh: 

BDEاFْGُ  : asy-syams 

b. Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah  

Contoh: 

%ُFَ3َEَْا : al-qamaru 

 

7. Hamzah 

a. Hamzah di awal 

Contoh: 

 umirtu : أ2ُِْ%تُ

b. Hamzah di tengah 

Contoh: 

 IُJُKْLَ : ta’khuŜūnaوْنَ

c. Hamzah di akhir 

Contoh: 

 MْNَ : syai’unءٌ
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8. Penulisan Kata 

Pada dasarnya penulisan 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 ada huruf 

atau harakat yang dihilangkan, maka dalam transliterasi ini penulisan 

kata tersebut bisa dilakukan dengan dua cara: bisa dipisah per kata dan 

bisa pula dirangkaikan. 

Contoh: 

 Fa aufū al-kaila wa al-mȋzāna - :  َ$َ/وْفُ اQَEْْ*َ" وَاPَ*ْFِEْانَ

- Fa auful-kaila wal-mȋzāna 

 

9. Huruf Kapital 

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, 

dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan seperti 

yang berlaku dalam EYD, diantara 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 

tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandang. 

Contoh: 

رَُ�ٌ� اِ�� ُ�َ
	�ٌ� وََ��  : Wa mā Muḥammadun illā rasūlun. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Di kancah internasional dikenal beberapa bahasa populer yang digunakan 

sebagai alat komunikasi lintas bangsa dan negara seperti: bahasa Inggris, bahasa 

Mandarin, bahasa Arab, Manusia adalah makhluk sosial. Sebagai makhluk sosial, 

aktifitas manusia tidak terlepas dari apa yang disebut dengan interaksi dan 

komunikasi. Di sinilah bahasa menempati peran penting sebagai alat atau sarana 

bagi berlangsungnya proses interaksi dan komunikasi antar sesama manusia. Akan 

tetapi dalam realita kehidupan umat manusia ditemukan beranekaragam bahasa. 

Apabila antara satu dengan yang lain tidak mengerti apa yang disampaikan oleh 

lawan bicaranya maka konektifitas komunikasi di antara keduanya tidak akan 

terjadidan lain-lain. Kecakapan komunikasi antar budaya menjadi satu hal yang 

penting terlebih dunia ini telah memasuki era globalisasi.1 Dengan demikian, 

dapat dikatakan bahwa kemampuan seseorang untuk dapat menggunakan bahasa 

asing merupakan satu hal yang penting.  

Salah satu jenis bahasa asing yang penting untuk dipelajari oleh bangsa 

Indonesia adalah bahasa Arab.2 Hal ini disebabkan karena mayoritas penduduk 

                                                
1 Globalisasi ditandai dengan meningkatnya intensitas interaksi dan komunikasi lintas batas 

dan budaya. Media massa (televisi, surat kabar, dan internet) merupakan  faktor utama terjadinya 
globalisasi.  

2 Bagi setiap muslim mempelajari bahasa Arab merupakan suatu kewajiban walaupun 
hanya sekedar melafalkanya saja tanpa harus memahami maksudnya. Sebagai contoh; Ibadah 
sholat 5 waktu yang wajib menggunakan bahasa Arab.  
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Indonesia beragama Islam. Al-Qur’an, Al-Hadits, yang menjadi sumber ajaran 

agama Islam menggunakan bahasa Arab sebagai bahasa penyampaian nilai-nilai 

ajarannya. Hal ini membuat setiap pemeluknya di manapun ia berada mau tidak 

mau harus mempelajari bahasa Arab. 

Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional 

Pasal 33 Ayat 3, menjelaskan bahwa bahasa asing dapat digunakan sebagai bahasa 

pengantar pada satuan pendidikan tertentu untuk mendukung kemampuan 

berbahasa asing peserta didik.3 Mengingat betapa pentingnya bahasa Arab sebagai 

bahasa induk agama Islam maka pengenalan dan pengajaran terhadapnya perlu 

ditanamkan pada peserta didik sejak usia dini. Dalam pribahasa Arab sendiri 

disebutkan bahwa belajar di waktu muda bagaikan mengukir di atas batu 

sedangkan belajar di waktu tua bagaikan mengukir di atas air. 

Pendidikan Anak Usia Dini (PUD) adalah investasi bangsa yang sangat 

berharga. Keberadaannya perlu mendapatkan perhatian yang lebih besar dan 

serius, khususnya dari pemerintah sebagai pihak yang bertanggung jawab untuk 

mencerdaskan kehidupan bangsa dan negara. Salah satu lembaga PAUD yang ada 

di bawah naungan pemerintah adalah Raudhatul Athfal (RA). Peraturan 

Pemerintah (PP)  No. 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan 

Pendidikan pada Bab I, Pasal 1 Ayat 5 menerangkan bahwa Raudhatul Athfal 

merupakan salah satu bentuk satuan pendidikan anak usia dini pada jalur 

                                                
3http://www.bapsi.undip.ac.id/images/Download/Dokumen/uu%20no.20%20thn%202003%

20sisdiknas.pdf, akses 15 Januari 2013. 
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pendidikan formal yang menyelenggarakan program pendidikan dengan kekhasan 

agama Islam bagi anak berusia 4 (empat) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun.4  

Secara konstitusional, penyelenggaraan pendidikan RA berada di bawah 

naungan Kementerian Agama (Kemenag). Hal ini sesuai dengan peraturan 

Menteri Agama No.3 Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen 

Agama.5 Dengan demikian, realisasi dan pelaksanaan pendidikan di RA 

bergantung pada kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh Kemenag. Kebijakan-

kebijakan pendidikan yang disusun oleh Kemenag tentunya akan menjadi 

pedoman dasar bagi pihak penyelenggara di RA untuk pengembangan pendidikan 

yang dilaksanakannya. Mengingat urgensi Bahasa Arab sebagai bahasa agama 

Islam dan bahasa internasional, sebagaimana telah dijelaskan pada awal paragraf 

sebelumnya, maka kebijakan dan pengajaran Bahasa Arab di RA merupakan 

sebuah kenyataan yang menarik untuk dikaji lebih mendalam.  

Beberapa fakta lapangan menyatakan bahwa pendidikan atau pengajaran 

bahasa Arab di RA hanya sebatas pelajaran tambahan atau sisipan dalam materi 

Pendidikan Agama Islam (PAI), meskipun dalam pelaksanaan proses belajar 

mengajarnya telah menggunakan metode pembelajaran bahasa Arab yang efektif. 

Pertanyaan yang muncul kemudian adalah mengapa pengajaran bahasa Arab di 

RA hanya sebagai pelengkap dan bukan menjadi materi pelajaran khusus yang 

mendapat porsi pengajaran yang cukup bagi pengembangan pendidikan bahasa 

Arab peserta didik. Dalam hal ini, pihak Kemenag dan RA yang lebih mengetahui 

                                                
4http://www.unpad.ac.id/wpcontent/uploads/2012/10/Permen172010PencegahandanPenang

gulanganPlagiatdiPT.pdf, akses 15 Januari 2013. 

5 http://www.kemenag.go.id/file/dokumen/PMA32006.pdf, akses 15 Januari 2013. 
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dan memahami tentang kebutuhan pengajaran bahasa Arab bagi peserta didiknya. 

Oleh sebab itulah, penulis kemudian tertarik untuk mengkaji lebih dalam 

kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh Kemenag khususnya Direktorat Jenderal 

(Dirjen) Pendidikan Islam terhadap pengajaran bahasa Arab di RA. Begitupula 

terhadap kebijakan pendidikan bahasa Arab dan implementasi yang dilaksanakan 

oleh Raudhatul Athfal. 

 

B. Rumusan masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang masalah tersebut di atas penelitian ini 

akan difokuskan pada salah satu lembaga pendidikan Raudhatul Athfal yaitu 

Roudlotul Athfal Dharma Wanita Persatuan (RA DWP) UIN Sunan Kalijaga 

Yogyakarta. Adapun rumusan masalah penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Bagaimanakah kebijakan pendidikan bahasa Arab pada pendidikan anak usia 

dini oleh Kemenag dan RA DWP UIN Sunan Kalijaga? 

2. Bagaimana implementasi kebijakan pendidikan bahasa Arab di RA DWP UIN 

Sunan Kalijaga? 

 

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1. Tujuan penelitian ini antara lain: 

a. Untuk mendapat gambaran yang jelas tentang kebijakan pendidikan bahasa 

Arab pada anak usia dini dari pemerintah khususnya Kemenag dan di RA 

DWP  UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. 
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b. Untuk mendeskripsikan implementasi kebijakan pendidikan bahasa Arab 

pada anak usia dini di Roudlotul Athfal UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. 

2. Adapun Kegunaan penelitian ini adalah sebagai berikut: 

a. Teoritis 

Diharapkan berguna sebagai bahan pertimbangan bagi penyusunan 

kebijakan pendidikan bahasa Arab pada anak usia dini khususnya dalam 

sistem pendidikan di tingkat Raudhatul Athfal. 

b. Praktis 

Diharapkan berguna sebagai informasi dan masukan bagi instansi atau 

lembaga yang menyelenggarakan pendidikan anak usia dini. Mulai dari 

Kementerian Pendidikan Nasional (Kemendiknas), Kementerian Agama 

(Kemenag), dan Raudhatul Athfal, dan yang lainnya. 

 

D. Telaah Pustaka 

Penelitian tentang kebijakan pendidikan telah dilakukan oleh berbagai 

kalangan akademisi. Beberapa penelitian terdahulu yang penulis temukan antara 

lain: Skripsi Umi Hani 1997, mahasiswi Pendidikan Agama Islam Fakultas 

Tarbiyah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, yang berjudul Studi Analisis 

kebijakan Pendidikan Agama di Indonesia Tahun 1945-1994.6 Skripsi ini 

mengkaji tentang kebijakan-kebijakan Pendidikan Agama pada masa 

pemerintahan Orde Lama (1945-1965) dan Orde Baru (1966-1994). Hani 

menyimpulkan bahwa pendidikan Agama pada masa Orde Lama termasuk ke 
                                                

6 Umi Hani, “Studi Analisis Kebijakan Pendidikan Agama di Indonesia Tahun 1945-1994”, 
Skripsi Sarjana Pendidikan Islam, (Yogyakarta: Perpustakaan UIN Sunan Kalijaga, 1997), t.d. 
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dalam kurikulum tidak tetap sedangkan pada masa Orde Baru telah menjadi 

kurikulum tetap dalam setiap jenjang Pendidikan Nasional. Fokus dan objek 

utama penelitiannya adalah kebijakan pendidikan Agama. 

Penelitian skripsi Chotimatul Zainiah 2004, mahasiswi Pendidikan Agama 

Islam Fakultas Tarbiyah IAIN Sunan Kalijaga, berjudul Kebijakan Pendidikan 

Orde Baru dan Implikasinya Terhadap Pendidikan Agama Islam di Sekolah 

Menengah Umum (Studi Atas Kurikulum Pendidikan Agama Islam Tahun 1994. 7 

Penelitian ini berupaya untuk melacak implikasi dari kebijakan pendidikan yang 

dibuat oleh pemerintahan Orde Baru terhadap pelaksanaan kurikulum Pendidikan 

Agama Islam (PAI) di Sekolah Menengah Umum (SMU) tahun 1994. Zainiah 

menemukan fakta bahwa lahirnya Undang-undang No.2 Tahun 1989 tentang 

Sistem Pendidikan Nasional semakin memperkuat eksistensi PAI di sekolah-

sekolah umum baik negeri maupun swasta. 

Penelitian selanjutnya adalah skripsi Ita Fi’liana 2009, mahasiswi 

Pendidikan Agama Islam Fakultas Tarbiyah UIN Sunan Kalijaga, berjudul 

Implementasi Kebijakan Pendidikan Majelis Dikdasmen Pimpinan Daerah 

‘Aisyiyah Klaten Pada Pendidikan Taman Kanak-Kanak (Studi Kasus di Taman 

Kanak-Kanak Pimpinan Cabang ‘Aisyiyah Wonosari Kapubaten Klaten.8 

Penelitian ini mencoba mengkaji penerapan atau pelaksanaan kebijakan 

                                                
7 Chotimatul Zainiah, “Kebijakan Pendidikan Orde Baru dan Implikasinya Terhadap 

Pendidikan Agama Islam di Sekolah Menengah Umum: Studi Atas Kurikulum Pendidikan Agama 
Islam Tahun 1994”, Skripsi Sarjana Pendidikan Islam, (Yogyakarta: Perpustakaan UIN Sunan 
Kalijaga, 2004), t.d. 

 
8 Ita Fi’liana, “Implementasi Kebijakan Pendidikan Majelis Dikdasmen Pimpinan Daerah 

‘Aisyiyah Klaten Pada Pendidikan Taman Kanak-Kanak (Studi Kasus di Taman Kanak-Kanak 
Pimpinan Cabang ‘Aisyiyah Wonosari Kapubaten Klaten”, Skripsi Sarjana Pendidikan Islam, 
(Yogyakarta: Perpustakaan UIN Sunan Kalijaga, 2009), t.d. 
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pendidikan yang dibuat oleh Majelis Dikdasmen Pimpinan Daerah ‘Aisyiyah 

Klaten. Dari hasil pengamatan yang dilakukan ditemukan adanya keberhasilan 

dalam proses implementasi kebijakan namun masih ditemukan adanya kendala-

kendala materiil seperti kurangnya seragam guru dan murid, kurangnya sarana dan 

prasarana, kurangnya tenaga pendidik, honor yang belum sesuai, dan lain-lain. 

Penelitian lainnya terdapat dalam skripsi Nur Muhammad Biantoro 2005, 

mahasiswa Pendidikan Agama Islam Fakultas Tarbiyah UIN Sunan Kalijaga, 

berjudul  Kebijakan Pelaksanaan Pendidikan Agama Islam di SMP “Remaja” 

Parakan. 9 Keunikan penelitian ini adalah penerapan Pendidikan Agama Islam 

oleh SMP “Remaja” Parakan yang notabennya beragama non Islam. Meskipun 

didirikan oleh orang-orang Tionghoa, SMP “Remaja” Parakan –yang semula 

bernama Sekolah Tiong Hoa Hwee Koan- mampu melaksanakan pendidikan 

agama bagi siswanya sesuai dengan agama masing-masing. 

Untuk penelitian terhadap pendidikan bahasa Arab pada usia dini juga 

banyak dilakukan oleh para peneliti. Beberapa hasil penelitian yang fokus dengan 

tema ini antara lain: Skripsi Lilis Tri Fajriyah 2001, mahasiswi Pendidikan Bahasa 

Arab Fakultas Tarbiyah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang berjudul 

Pengajaran Bahasa Arab Untuk Anak Usia Dini. 10 Analisis yang digunakan 

olehnya bertumpu pada tinjauan segi psikolinguistuik. Tinjauan psikolinguistik 

lebih mempelajari tentang seluk beluk aneka pemakaian bahasa dengan prilaku 

                                                
9 Nur Muhammad Bimantoro, “Kebijakan Pelaksanaan Pendidikan Agama Islam di SMP 

Remaja Parakan”, Skripsi Sarjana Pendidikan Islam, (Yogyakarta: Perpustakaan UIN Sunan 
Kalijaga, 2005), t.d. 

 
10 Lilis Tri Fariyah, “Pengajaran Bahasa Arab Untuk Anak Usia Dini”, Skripsi Sarjana 

Pendidikan Islam,  (Yogyakarta: Perpustakaan UIN Sunan Kalijaga, 2001), t.d. 
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akal budi manusia atau mempelajari bahasa sebagai akibat latar belakang 

kejiwaan penutur bahasa. Lilis berhasil menguraikan tentang bagaimana implikasi 

psikolinguistik terhadap tujuan pengajaran bahasa Arab, metode pengajaran 

bahasa Arab, bagi guru dan bagi anak didik, alat pelajaran, lingkungan dan 

evaluasi terhadapnya. 

Penelitian skripsi Tsania Husna Dzakiyyah 2008, mahasiswa Pendidikan 

Bahasa Arab Fakultas Tarbiyah UIN Sunan Kailjaga, berjudul Pembelajaran 

Bahasa Arab di Play Group Aisyiyah Nur’aini Yogyakarta.11 Penelitian ini juga 

menggunakan tinjauan psikolinguistik. Tsania telah berhasil mendeskripsikan 

secara panjang lebar tentang proses pembelajaran bahasa Arab di sekolah tersebut. 

Satu kesimpulan umum yang diperolehnya adalah bahwa proses pembelajaran 

bahasa Arab di Play Group Aisyiyah Nur’aini telah sesuai dengan teori 

psikolingustik yang memperhatikan perkembangan psikologi kebahasaan pada 

anak usia dini. 

Penelitian pendidikan bahasa Arab berikutnya adalah skripsi Muhammad 

Siroj Fajri 2004, mahasiswa Pendidikan Bahasa Arab Fakultas Tarbiyah UIN 

Sunan Kalijaga, berjudul Pengajaran Bahasa Arab Pada Anak Pra Sekolah.12 

Fajri lebih mengungkapkan tentang perkembangan motorik, kognitif, bahasa, 

emosi dan sosial anak. Menurutnya, usaha dalam memperoleh kemahiran 

berbahasa terutama bahasa asing sebaiknya dimulai sejak dini, sebab pada waktu 

                                                
11 Tsania Husna Dzakiyyah, “Pembelajaran Bahasa Arab di Play Group Aisyiyah Nur’aini 

Yogyakarta”, Skripsi Sarjana Pendidikan Islam, (Yogyakarta: Perpustakaan UIN Sunan Kalijaga, 
2008), t.d. 

 
12 Muhammad Siroj Fajri, “Pengajaran Bahasa Arab Pada Anak Pra Sekolah”, Skripsi 

Sarjana Pendidikan Islam (Yogyakarta: Perpustakaan UIN Sunan Kalijaga, 2004), t.d. 
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itu otak anak masih lentur dan mudah menerimanya. Dalam pengajaran bahasa 

Arab melibatkan beberapa komponen yaitu guru, metode, materi dan psikologi. 

Penelitian yang lain adalah skripsi Anas Fahrudin 2010, mahasiswa 

Pendidikan Bahasa Arab Fakultas Tarbiyah UIN Sunan Kalijaga, berjudul Metode 

Pembelajaran Bahasa Arab Anak Usia Dini di TPA Al-Luqmaniyah Umbulharjo 

Yogyakarta.13 Anas mendeskripsikan secara terperinci metode pembelajaran 

bahasa Arab di TPA tersebut yang meliputi demonstrasi, menyanyi dan bercerita. 

Kelebihan dan kekurangan masing-masing metode juga diungkapkan olehnya. 

Dari hasil tinjauan pustaka di atas penulis menemukan bahwa penelitian 

terhadap kebijakan pendidikan lebih banyak diisi oleh kajian terhadap materi 

Pendidikan Agama Islam sedangkan untuk tema pendidikan bahasa Arab lebih 

banyak meneliti proses dan metode pembelajarannya. Oleh sebab itu, penelitian 

ini mencoba mengisi celah kekosongan tersebut dengan mengkaji kebijakan-

kebijakan pendidikan bahasa Arab beserta implementasinya di lembaga 

pendidikan anak usia dini. Salah satu sekolahan yang menjadi objek kajian ini 

adalah lembaga Roudlotul Athfal UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.   

 

E. Landasan Teori 

1. Pengertian Kebijakan Pendidikan 

Kebijakan pendidikan merupakan keseluruhan proses dan hasil perumusan 

langkah-langkah strategis pendidikan yang dijabarkan dari visi, misi pendidikan, 

                                                
13 Anas Fahrudin, “Metode Pembelajaran Bahasa Arab Anak Usia Dini di TPA Al-

Luqmaniyah Umbulharjo Yogyakarta”, Skripsi Sarjana Pendidikan Islam, (Yogyakarta: 
Perpustakaan UIN Sunan Kalijaga, 2010), t.d. 
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dalam rangka mewujudkan tercapainya tujuan pendidikan dalam suatu masyarakat 

untuk kurun waktu tertentu. Kebijakan pendidikan terletak dalam tatanan normatif 

dan tatanan deskriptif.14 

Kebijakan pendidikan berproses melalui tahapan-tahapan perumusan 

kebijakan pendidikan, legitimasi kebijakan pendidikan, komunikasi dan sosialisasi 

kebijakan pendidikan, implementasi kebijakan pendidikan, menggunakan 

partisipasi publik dalam kebijakan pendidikan, dan evaluasi terhadap kebijakan 

pendidikan.15 

Adapun aspek-aspek yang tercakup dalam kebijakan pendidikan adalah 

sebagai berikut: 

1. Kebijakan pendidikan merupakan suatu keseluruhan deliberasi mengenai 

hakikat manusia sebagai makhluk yang menjadi-manusia dalam lingkungan 

kemanusiaan. Kebijakan pendidikan merupakan penjabaran dari visi dan misi 

pendidikan dalam masyarakat tertentu. 

2. Kebijakan pendidikan dilahirkan dari ilmu pendidikan sebagai ilmu praksis 

yaitu kesatuan antara teori dan praktik pendidikan. Oleh sebab itu, kebijakan 

pendidikan meliputi proses analisis kebijakan, perumusan kebijakan, realisasi 

atau pelaksanaan, dan evaluasi. 

3. Kebijakan pendidikan harus memiliki validitas dalam perkembangan pribadi 

serta masyarakat yang memiliki keperibadian tersebut. Validitas kebijakan 

                                                
14 H. A. R. Tilaar dan Riant Nugroho, Kebijakan Pendidikan: Pengantar untuk Memahami 

Kebijakan Pendidikan dan Kebijakan Pendidikan sebagai Kebijakan Publik, (Yogyakarta: Pustaka 
Pelajar, 2008), hlm. 140. 

 
15 Ali Imron, Kebijaksanaan Pendidikan di Indonesia: Proses, Produk, dan Masa 

Depannya, (Jakarta: Bumi Aksara, 1995), hlm. 31. 
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pendidikan tampak dalam sumbangannya bagi proses pemerdekaan individu 

dalam pengembangan pribadinya. 

4. Pendidikan merupakan milik masyarakat. Apabila pendidikan itu merupakan 

milik masyarakat maka perumusan, pelaksanaan, dan evaluasi kebijakan 

pendidikan perlu mendengar suara atau saran-saran dari masyarakat. 

5. Kebijakan pendidikan didukung oleh riset dan pengembangan. Suatu kebijakan 

pendidikan bukanlah suatu yang abstrak tetapi dapat diimplementasikan. Suatu 

kebijakan pendidikan merupakan pilihan dari berbagai alternatif kebijakan 

sehingga perlu dilihat output dari kebijakan tersebut dalam praktik 

pelaksanaannya. 

6. Kebijakan pendidikan ditujukan kepada kebutuhan peserta didik. Bukan untuk 

kepentingan kekuasaan, partai politik, birokrat, dan lain-lain. 

7. Kebijakan pendidikan berakaitan erat dengan penjabaran misi pendidikan 

dalam pencapaian tujuan-tujuan tertentu. Apabila visi pendidikan mencakup 

rumusan-rumusan umum dan abstrak, maka misi pendidikan lebih terarah pada 

pencapaian tujuan-tujuan pendidikan yang konkret.  

8. Kebijakan pendidikan harus berdasarkan efisiensi. Kebijakan pendidikan perlu 

mempertimbangkan ketersediaan sumber daya manusia dan sumber dana.  

Kebijakan pendidikan yang tidak didukung oleh tersedianya sumber daya 

manusia yang profesional merupakan pemborosan. Demikian pula pendidikan 

yang tidak memperhitungkan tersediannya dana yang memadai merupakan 

mimpi di “siang bolong”. Kebijakan pendidikan yang baik adalah kebijakan 

pendidikan yang memperhitungkan kemampuan di lapangan. 



12 
 

 

9. Kejelasan tujuan akan melahirkan kebijakan pendidikan pendidikan yang tepat. 

Kebijakan pendidikan yang kurang jelas arah tujuannya akan mengorbankan 

kepentingan peserta didik dan menjadi hal yang sia-sia.16 

Penjabaran visi dan misi pendidikan tidak dapat berdiri sendiri dan terlepas 

dari hakikat manusia yang memiliki aspek-aspek personal dan sosial sekaligus. 

Oleh sebab itu, perumusan visi dan misi pendidikan juga tergantung pada aspek-

aspek politik-sosial-ekonomi di mana manusia itu hidup. Selanjutnya, karena 

pendidikan itu merupakan suatu ilmu pengetahuan praksis yaitu kesatuan antara 

teori dan praktik maka analisis kebijakan pendidikan merupakan salah satu input 

yang penting pula dalam perumusan visi dan misi pendidikan. Bahkan seterusnya 

program-program pendidikan yang telah diujicobakan atau dilaksanakan 

merupakan masukan bagi analisis kebijakan guna memperhalus atau 

mempertajam visi dan misi pendidikan. 

Pada tataran praktik program-program yang telah dirumuskan memerlukan 

rambu-rambu dalam pelaksanaan agar tujuan dari program-program tersebut dapat 

tercapai. Pelaksanaan program-program di lapangan memerlukan riset yang terus 

menerus dan hasil riset serta pengembangan dari program-program ini merupakan 

input bagi analisis kebijakan pendidikan yang pada gilirannya akan 

menyempurnakan rumusan-rumusan kebijakan pendidikan. Demikianlah siklus 

dalam penyusunan program, pelaksanaan program, riset, dan pengembangan serta 

analisis kebijakan yang pada gilirannya dapat memperhalus rumusan mengenai 

visi, misi, policy kebijakan serta program-programnya. 

                                                
16 Tilaar dan Nugroho, Kebijakan Pendidikan, hlm. 141-154. 
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2. Pendidikan Anak  Usia Dini 

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem 

Pendidikan Nasional Bab I Pasal 1, menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan 

Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) adalah suatu upaya pembinaan yang 

ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia enam tahun yang dilakukan 

melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan 

perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki 

pendidikan lebih lanjut.17 Uraian lebih lanjut tentang PAUD dijelaskan dalam 

bagian ketujuh pasal 28 undang-undang tersebut. Penjelasan lebih rinci dan 

konprehensif tentang PAUD termaktub dalam uraian Peraturan Pemerintah 

Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidik. 

Pendidikan Anak Usia Dini memiliki beberapa ciri-ciri umum antara lain:18 

1. Ciri Fisik. Adapoun ciri fisik PAUD yaitu: 

a. Anak pra sekolah umumya sangat aktif. Anak pada usia ini sangat menyukai 

kegiatan yang dilakukan atas kemauan sendiri. Kegiatan mereka yang dapat 

diamati seperti: suka berlari, memanjat, dll. 

b. Anak membutuhkan istirahat yang cukup. Dengan adanya sifat aktif, maka 

biasanya setelah melakukan banyak aktifitas anak memerlukan istirahat 

walaupun kadangakala kebutuhan anak beristirahat tidak disadarinya. 

                                                
17http://www.bapsi.undip.ac.id/images/Download/Dokumen/uu%20no.20%20thn%202003

%20sisdiknas.pdf, akses 15 Januari 2013. 
 
18 Rusdinal dan Elizar, Pengelolaan Kelas Di Taman Kanak-Kanak (Jakarta : Departemen 

Pendidikan Nasional 2005), hlm. 22. 
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c. Otot-otot besar anak pra sekolah berkembang dari control jari dan tangan. 

Dengan demikian anak usia pra sekolah belum bisa malakukan aktifitas 

yang rumit seperti mengikat tali. 

d. Sulit memfokuskan pandangan pada objek-objek yang ukurannya kecil 

sehingga koordinasi tangan dan matanya masih kurang sempurna. 

e. Dibandingkan denga anak laki-laki, anak permpuan lebih terampil dalam 

tugas yang bersifat praktis, khususnya dalam tugas motorik halus. 

2. Ciri Kognitif, yaitu: 

a. Anak pra sekolah umumnya telah terampil dalam berbahasa. Pada umumnya 

mereka senang berbicara, khususnya dalam kelompoknya. 

b. Kompetensi anak perlu dikembangakan melaui interaksi, minat, 

kesempatan, mangagumi, dan kasih sayang. 

3. Ciri Emosional, yaitu: 

a. Anak usia prasekolah cenderung mengekpresikan emosinya secara bebas 

dan terbuka. Ciri ini dapat dilihat dari sikap marah yang sering 

ditunjukannya. 

b. Sikap iri pada usia prasekolah sering terjadi, sehingga mereka berupaya 

untuk mendapatkan perhatian orang lain secara berebut. 

4. Ciri Sosial, yaitu: 

a. Anak usia dini memiliki satu atau dua sahabat tetapi sahabat ini cepat 

berganti. Penyesuaian diri mereka berlangsung secara cepat sehingga mudah 

bergaul. Umumnya mereka cenderung memilih teman yang sama jenis 

kelaminnya, kemudian berkembang ke jenis kelamin yang berbeda. 
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b. Anggota kelompok bermain jumlahnya kecil dan tidak terorganisir dengan 

baik. Oleh karena itu kelompok tersebut tidak bertahan lama dan cepat 

berganti. 

c. Anak yang lebih kecil usianya seringkali bermain bersebelahan dengan anak 

yang lebih besar usianya. 

d. Perselisihan sering terjadi, tetapi hanya berlangsung sebentar, kemudian 

hubungannya menjadi baik kembali 

e. Anak usia prasekolah telah mulai mempunyai kesadaran terhadap perbedaan 

jenis kelamin dan peran sebagai anak laki-laki dan anak perempuan. 

Dampak kesadaran ini dapat dilihat dari pilihan terhadap alat-alat 

permainan. 

3. Pemerolehan Bahasa Pada Anak Usia Dini Dalam Tinjaun Teori Jendela 

Peluang ( Windows of Opportunity) 

Pemerolehan bahasa anak dapat diartikan sebagai suatu proses di mana anak 

mulai mengenal interaksi dan komunikasi dengan lingkungannya. Anak belajar 

bahasa baik non verbal ataupun verbal telah dimulai sejak lahir dan proses 

pemerolehan itu terus berjalan seiring dengan bertambahnya usia anak, sampai dia 

mencapai tingkat penguasaan yang sempurna. Bahasa anak akan berkembang 

seiring dengan interaksi komunikasi yang dilakukan dengan orang lain.19 

Ada tiga faktor paling signifikan yang mempengaruhi anak dalam berbahasa 

yaitu biologis, kognitif, dan lingkungan. Evolusi biologi menjadi salah satu 

landasan perkembangan bahasa yang membentuk manusia menjadi makhluk 

                                                
19 Mamluatul Hasanah, Proses Manusia Berbahasa Perspektif Al-Qur’an dan 

Psikolinguistik, (Malang: UIN Maliki Press, 2010), hlm. 59. 
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linguistik. Noam Comsky meyakini bahwa manusia terikat secara biologis untuk 

mempelajari bahasa pada suatu waktu tertentu dan dengan cara tertentu juga. Ia 

menegaskan bahwa setiap anak mempunyai Language Acquisition Device (LAD), 

yaitu kemampuan alamiah anak untuk berbahasa. Tahun-tahun awal masa kanak-

kanak merupakan periode yang penting untuk belajar bahasa. Jika pengenalan 

bahasa tidak terjadi sebelum masa remaja, maka ketidakmampuan dalam 

menggunakan tata bahasa yang baik akan dialami seumur hidup.20 

Faktor kognitif individu merupakan satu hal lain yang tidak bisa dipisahkan 

pada perkembangan bahasa anak, para ahli kognitif menegaskan bahwa 

kemampuan anak berbahasa tergantung pada kematangan kognitifnya. Tahap awal 

perkembangan intelektual anak terjadi dari lahir 2 tahun. Pada masa itu anak 

mengenal dunianya melalui sensasi yang didapat dari inderanya dan selanjutnya 

membentuk persepesi mereka akan segala hal yang berada di luar dirinya. 

Misalnya, sapaan lembut dari ayah/ibu yang ia dengar atau belaian halus yang ia 

rasakan, kedua hal ini kemudian membentuk suatu simbol dalam proses mental 

anak. Perekaman sensasi non-verbal (simbolik) akan berkaitan dengan memori 

asosiatif yang nantinya akan memunculkan suatu logika. Sementara itu, di sisi lain 

proses pemerolehan atau penguasaan bahasa anak tergantung juga dari stimulus 

dari lingkungan luar. Pada umumnya, anak diperkenalkan bahasa sejak awal 

perkembangan mereka oleh proses replikasi, imitasi dan perulangan bahasa dari 

orang-orang di sekitarnya.21 

                                                
20 Hasanah, Proses Manusia Berbahasa, hlm. 43. 
 
21 Ibid., hlm. 44 
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Colan, seorang ahli psikolinguistik, menyatakan bahwa jika tidak ada 

gangguan dalam lingkungan prenatal, bayi lahir memiliki bekal 100 miliar neuron 

dengan koneksi-koneksi awal pembentuknya. Otak masih merupakan produk 

mentah yang belum selesai. Tugas lingkunganlah yang akan menyelesaikan, 

menyempurnakan, atau membengkalaikannya. Satu hal yang perlu diperhatikan 

adalah bahwa pengembangan otak mempunyai batas waktu pengembangan yang 

disebut sebagai windows opportunity (jendela peluang). Proses penyempurnaan 

koneksi-koneksi dendrit terhenti begitu jendela peluang ini tertutup.22 

Jendela peluang ini mencakup beberapa proses, seperti perkembangan 

motoris, pengendalian emosi, kemampuan linguistik, matematika, logika, musik 

dan sebagainya. Jendela peluang inilah yang kemudian dalam psikolinguistik 

disebut sebagai periode kritis. Bila dikaitkan dengan kompetensi linguistik, 

jendela peluang untuk belajar bahasa mulai terbuka pada usia dua bulan. Daerah 

otak yang berkaitan dengan bahasa menjadi sangat aktif pada usia 18 sampai 20 

bulan. Bayi menguasai sekitar 900 kata pada usia tiga tahun. Jendela peluang 

berbahasa ini sebenarnya tetap terbuka sepanjang hidup manusia tetapi beberapa 

komponen berbahasa tertutup lebih awal. Misalnya, jendela bahasa tutur (spoken 

language) akan tertutup pada usia sepuluh atau sebelas tahun.23  

Untuk pertama kalinya dalam pemerolehan bahasa, seorang anak akan 

menggunakan anomatopee yaitu memberikan nama pada benda tertentu 

berdasarkan dengan bunyi yang didengar dan atas pengamatan yang 

                                                
22 Jalaluddin Rakhmat, Belajar Cerdas: Belajar Berbasis Otak, (Bandung: Mizan Center, 

2007), hlm. 223 
 
23 Hasanah, Proses Manusia Berbahasa, hlm. 43. 
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dilakukannya. Misalnya: anak akan memberi nama “tut-tut” untuk menyebut 

kereta api, atau “meong” untuk kucing. Setiap anak yang normal pertumbuhan 

pikirannya akan belajar bahasa pertama atau bahasa ibu (B1) dalam tahun-tahun 

pertama hidupnya, dan proses ini terjadi hingga kira-kira umur 5 tahun.24 Ketika 

seorang anak sedang memperoleh bahasa pertamanya, terjadi dua proses yaitu 

proses kompetensi dan proses performasi. Pada tahapan proses kompetensi 

anak mengalami proses penguasaan tata bahasa yang berlangsung tanpa disadari. 

Kompetensi ini mencakup kompetensi semantik, kompetensi sintaksis, dan juga 

kompetensi fonologi. Sedangkan pada tahap performasi anak melalui dua tahapan. 

Pertama, proses pemahaman yang di dalamnya anak mengalami proses 

mengamati dan mempersepsi setiap yang dilihat. Kedua, tahap penerbitan yaitu 

anak mulai memproduksi kata sampai kalimat-kalimat. Saat anak tuntas melalui 

proses performasi inilah anak dikatakan mempunyai kompetensi linguistik.25 

Kebanyakan orang belajar lebih dari satu bahasa dalam dunia ini. Seorang 

anak mungkin dapat mengetahui atau belajar dua bahasa atau lebih dari permulaan 

hidupnya, umpamanya kalau orangtuanya menggunakan dua bahasa yang 

berbeda-beda di rumah dan di luar rumah. Dalam hal ini, sebagaimana dinyatakan 

oleh Klein, masih dapat dikatakan sebagai pemerolehan B1, meskipun bukan satu 

tetapi dua bahasa yang merupakan B1-nya. Akan tetapi, bila tidak diperoleh 

bersamaan, “bahasa asing” yang dipelajari setelah memperoleh B1 disebut dengan 

bahasa kedua (B2). Hal ini lebih biasa terjadi di mana seorang anak belajar B2 

                                                
24 Rohmani Nur Indah dan Abdurrahman, Psikolinguistik: Konsep & Isu Umum, (Malang: 

UIN Maliki Press, 2008), hlm. 68. 
 
25 Hasanah, Proses Manusia Berbahasa, hlm. 56. 
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setelah B1-nya matang atau mantap. Pemerolehan B1 terjadi apabila anak yang 

belum pernah belajar bahasa apapun mulai belajar bahasa untuk yang pertama 

kalinya. Jika memperoleh satu bahasa disebut ekabahasaan (monolingual), jika 

memperoleh dua bahasa sekaligus disebut dwibahasaan (bilingual), dan jika lebih 

dari dua bahasa secara berurutan disebut gandabahasaan (multilingual).26 

Anak ekabahasawan memperoleh bahasanya dari orangtua, sedangkan pada 

anak dwibahasawan bahasanya dipengaruhi oleh orang tua, keluarga besar, kakek-

nenek, taman bermain, teman di lingkungan penitipan anak, dan tetangga. Pejanan 

(exposure) bahasa pertama dan kedua pada anak dwibahasa bisa berfluktuasi 

seiring keluasan area sosialisasinya. Pemerolehan B2 dapat terjadi dengan 

bermacam-macam cara, pada usia berapa saja, untuk tujuan bermacam-macam, 

dan pada tingkat kebahasaan yang berlainan. Berdasarkan fakta ini, pemerolehan 

B2 dapat dibedakan menjadi dua macam yaitu pemerolehan secara alamiah dan 

pemerolehan secara terpimpin. Pemerolehan secara almiah atau spontan adalah 

pemerolehan B2 yang terjadi dalam komunikasi sehari-hari; bebas dari pengajaran 

atau pimpinan guru/pendidik. Sebaliknya, pemerolehan secara terpimpin adalah 

pemerolehan B2 yang dilakukan dengan mengajarkan kepada pembelajar dengan 

cara menyajikan materi yang sudah direncanakan tanpa latihan yang terlalu ketat 

dan kesalahan pihak pembelajar.27  

Kerap timbul keraguan tentang pemerolehan dwibahasa pada anak sehingga 

sebagian orang mengkhawatirkan adanya sisi negatif kedwibahasaan yang 

diperoleh pada anak usia dini atau usia prasekolah. Keraguan ini muncul di 
                                                

26 Nur Indah dan Abdurrahman, Psikolinguistik: Konsep & Isu Umum, hlm. 71-72. 
 
27 Ibid., hlm. 77-78. 
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kalangan orang tua dan praktisi pendidikan yang tinggal di lingkungan 

ekabahasawan. Kelompok ini pada akhirnya memandang bahwa lebih lumrah 

menjadi ekabahasawan daripada dwibahasawan. Fred Genesee, seorang profesor 

bilingualisme, menggarisbawahi beberapa tanggapan “miring” yang dikeluhkan 

terkait dengan pemerolehan bahasa asing (dwi bahasa). Berikut uraian beberapa 

keluhan beserta tanggapan atasnya: 28 

1. Keluhan: Mempelajari dua bahasa itu sulit dan berakibat pada keterlambatan 

bahasa. Tanggapan: Sesungguhnya anak dengan pejanan pada dua bahasa yang 

berbeda tetap dapat mencapai perkembangan kompetensi bahasa dengan cepat 

sesuai dengan intensitas pejanan. Satu yang perlu diingat bahwa terdapat 

perbedaan antar individu yang cukup beragam dalam hal pemerolehan kata-

kata pertama dan mengucapkan kalimat kompleks lebih cepat dari temannya. 

Keterlambatan yang terjadi bukanlah permasalahan serius karena hal itu 

menandakan bahwa anak perlu lebih butuh banyak waktu untuk menguasai 

bahasa tersebut. Di sini yang terpenting orang tua mampu menciptakan pejanan 

yang sistematis antara kedua bahasa agar terjadi keseimbangan. 

2. Keluhan: Anak dwibahasawan kurang memperoleh pejanan pada salah satu 

bahasa. Akbitanya mereka tidak pernah menguasai seutuhnya kedua bahasa 

tersebut. Tanggapan: pandangan ini kurang tepat karena anak dwibahasawan 

dapat mencapai keterampilan yang sama pada kedua bahasa sebagaimana anak 

ekabahasawan meskipun pejanannya berbeda. 

                                                
28 Ibid., hlm. 73-76. 
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3. Keluhan: Anak dwibahasa tidak dapat memisahkan kedua bahasnya. Mereka 

menggunakan keduanya sekaligus dan kadang kebingungan. Tanggapan: Riset 

membuktikan bahwa penggunaan kedua bahasa secara serentak bukan 

disebabkan kebingungan anak melainkan karena keterbatasan kosakata pada 

salah satu bahasa sehingga dipilih kata dari bahasa lain. Sebenarnya hal ini 

merupakan strategi komunikasi yang efektif karena baik orang tua maupun 

orang lain telah memahami kedua bahasa tersebut. 

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa pemerolehan dwibahasa pada 

anak usia dini atau pra sekolah terkait dengan hal berikut:29 

a. Pemerolehan dwibahasa bersifat umum dan dialami dalam proses 

tumbuh kembang anak normal. 

b. Semua anak mampu mempelajari dua bahasa atau lebih. 

c. Dengan mengetahui bahasa orangtuanya, dapat dikenali komponen 

identitas budaya anak dan rasa memiliki anak pada bahasanya. 

d. Pemerolehan dwibahasa didukung pejanan atau pengalaman berbahasa 

yang melimpah, beragam, dan terus menerus. 

e. Kefasihan dalam kedua bahasa dapat terjadi apabila ada kesinambungan 

pejanan antara bahasa B1 yang digunakan di rumah dengan bahasa B2 

yang digunakan di masyarakat luas. 

f. Orang tua dapat memfasilitasi kefasihan dalam dwibahasa dengan 

menggunakan bahasa yang mereka kuasai betul dengan beragam cara. 

 

                                                
29 Nur Indah dan Abdurrahman, Psikolinguistik: Konsep & Isu Umum, hlm. 71-72. 
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4. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kemampuan Bahasa Anak 

Dalam pemerolehan bahasa asing ada beberapa faktor yang mendukung 

kemampuan bahasa asing anak yaitu: 

a. Faktor motivasi 

Ada beberapa asumsi yang menyatakan bahwa keberhasilan dari 

pembelajaran bahasa kedua adalah keinginan, dorongan, dan tujuan yang 

akan dicapai dalam belajar bahasa kedua cenderung akan lebih 

berpengaruh terhadap perkembangan psikologi anak. 

b. Faktor usia 

Dalam pembelajaran bahasa kedua anak-anak lebih baik dan berhasil 

dalam pembelajaran bahasa kedua dibandingkan dengan orang dewasa. 

Hal ini dikarenakan nak-anak lebih mudah dalam memperoleh bahasa 

baru, sedangkan orang dewasa tampaknya mendapat kesulitan dalam 

meperoleh tingkat kemahiran bahasa kedua. 

c. Faktor penyajian formal 

Pembelajaran bahasa kedua secara formal memiliki pengaruh terhadap 

kecepatan dan keberhasilan dalam memperoleh bahasa kedua karena 

faktor dan variabel telah disiapkan dan diadakan dengan sengaja. 

d. Faktor bahasa pertama 

Menurut teori stimulus-respons yang dikemukakan oleh kaum 

behaviorisme, bahasa adalah hasil perilaku stimulus-respons, maka  

apabula seorang pembelajar ingin memperbanyak penggunaan ujaran, ia 

harus memperbanyak penerimaan stimulus. Sedangkan teori kontrastif 
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menyatakan bahwa keberhasilan belajar bahasa kedua sedikit banyaknya 

ditentukan oleh keadaan linguistik bahasa yang telah dikuasainya.  

e. Faktor lingkungan 

Daulay menerangkan bahwa kualitas lingkungan bahasa sangat penting 

bagi seorang pembelajar untuk dapat berkembang dalam mempelajari 

bahasa kedua. Adapun yang dimaksud dengan lingkungan bahasa adalah 

segala sesuatu yang didengar dan dilihat oleh pembelajar sehubungan 

dengan bahasa kedua yang sedang dipelajari. 

5. Pembelajaran Bahasa Arab 

Pendidikan bahasa Arab merupakan kegiatan belajar-mengajar yang 

berkaitan dengan mataeri pelajaran bahasa Arab. Pendidikan bahasa Arab perlu 

mempertimbangan beberapa hal. Beberapa komponen yang harus diperhatikan 

dalam implementasi pendidikan bahasa Arab antara lain: 

a. Tujuan Pendidikan bahasa Arab 

Setiap pembelajaran hal yang paling penting adalah tujuan, begitu juga 

dengan bahasa Arab karena tujuan pembelajaran merupakan tolak ukur dalam 

menentukan metode dan media yang akan digunakan serta materi yang akan 

disampaikan. Penentuan tujuan pembelajaran bahasa Arab dapat menggunakan 

konsep domain sebagaimana dalam teori Taksonomi, yaitu yang terdiri dari 

tujuan kognitif, afektif dan psikomotorik. 

Tujuan Kognitif (Bloom, 1956) mencakup: ingatan atau recoll, 

pemahaman, penerapan, sintesis dan evaluasi. Adapun tujuan Afektif 

(Khrathwohl, 1964) mencakup: penerimaan, pemberian respon, penilaian, 
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pengorganisasian dan karakterisasi. Sedangkan tujuan Psikomotorik (Dava, 

1970) mencakup: peniruan, manipulasi, ketetapan, artikulasi dan 

pengamaliahan.30 Tujuan pembelajaran bahasa Arab pada anak usia dini hanya 

bersifat pengenalan dan membentuk pengertian, dalam artian guru memberikan 

kosakata baru kepada murid sekaligus dengan artinya. Sehingga mudah 

dipahami dan dimengerti oleh si murid. 

b. Materi Pelajaran Bahasa Arab 

Ada dua tujuan yang ingin dicapai dalam menentukan materi pelajaran 

bahasa Arab pada anak usia dini yaitu penguasaan bahasa aktif dan penguasaan 

bahasa pasif. Penguasaan bahasa aktif seperti bercakap-cakap, dramatisasi, dan 

mengucapkan syair lagu, yang bertujuan memberi kesempatan anak untuk 

berkreasi secara lisan, membenarkan lafal, dan ucapan serta mengembangkan 

kecerdasan anak. Sedangkan penguasaan bahasa pasif seperti bercerita 

(mendengarkan cerita), sandiwara boneka, dan mendengarkan syair dan lagu. 

Tujuannya adalah untuk melatih daya tangkap, daya konsentrasi, dan 

menciptakan suasana senang di kelas. 

Sebagian besar materi bahasa Arab di pendidikan anak usia dini berupa 

pengucapan syair-syair (lagu dan bernyanyi). Pada hakikatnya materi yang 

diberikan lebih condong pada penguasaan pendengaran anak, karena 

bagaimanapun anak usia dini yang dikuasai lebih dulu dari empat kemahiran 

berbahasa adalah mendengar. Oleh karena itu, pada anak usia dini ini anak 

lebih berkonsentrasi pada pendengaran daripada tulisan dan bacaan mereka. 

                                                
30 Moh. User Usman, Menjadi Guru Profesional  (Bandung : Remaja Rosda Karya, 1996), 

hlm 34-37 
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c. Metode pendidikan bahasa Arab 

Metode adalah cara yang teratur dan sistematis untuk melaksanakan 

sesuatu. Metode merupakan suatu cara yang digunakan untuk menyampaikan 

suatu materi pelajaran. Dengan adanya metode memudahkan guru dalam 

menyampaikan materi pelajaran.31 Dalam pembelajaran bahasa Arab ada 

beberapa metode yang digunakan diantaranya adalah metode gramatika 

tarjamah, metode langsung, metode membaca, metode audiolingual dan audio 

visual, metode komunikatif, dan metode elektik. Metode pembelajaran yang 

digunakan di pendidikan anak usia dini lebih menekankan pada metode yang 

bersifat rekreatif. Dengan metode tersebut anak-anak diharapkan akan 

terhindar dari ketegangan fisik dan mental. Sehingga tanpa disadari anak-anak 

telah melakukan kegiatan belajar mengajar dengan penuh keceriaan. 

d. Media pendidikan bahasa Arab 

Media adalah suatu alat yang digunakan untuk menyampaikan materi 

pelajaran. Adanya media pendidikan sangat membantu kelangsungan proses 

balajar mengajar dan dapat mempermudah guru dalam menyampaikan materi 

pelajaran. Ada beberapa media yang digunakan dalam pembelajaran bahasa 

Arab untuk anak usia dini diantaranya adalah: 32 

1. Media Audio-Visual, yaitu media yang dapat didengar dan dilihat seperti: 

televisi dan laboratorium bahasa. 

                                                
31Pius A. Partanto dan M. Dahlan Al Bary, Kamus Istilah Popular, (Surabaya: Arkol, 

1994), hlm. 175. 

32 Sri Utari Subyakto-Nababan, Metodologi Pengajaran Bahasa (Jakarta : Gramedia 
Pustaka Utama, 1993), hlm. 207-214 
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2. Media Auditory, yaitu media yang dapat didengar seperti: radio dan tape 

recorder. 

3. Media Visual, yaitu media yang dapat dilihat seperti: papan tulis, gambar-

gambar yang ditempelpada karton dan flannel. 

4. Media Games, yaitu media pengajaran bahasa dengan cara permainan 

seperti: teka-teki silang, permainan untuk melatih struktur (pola kalimat), 

permainan untuk melatih kosakata, permainan untuk melatih membaca dan 

menjawab pertanyaan secara tertulis. 

Satu hal yang perlu diperhatikan dalam menentukan media pembelajaran 

bahasa adalah kegunaan dan manfaat media tersebut. Pemilihan media 

pembelajaran diharapkan mampu  memberikan kemudahan bagi proses belajar 

mengajar, bukan sebaliknya yaitu mempersulit dalam proses pembelajaran. 

Pemilihan media yang tepat akan turut membantu efektivitas dan keberhasilan 

pelaksanaan proses pendidikan bahasa Arab. 

e. Evaluasi pendidikan bahasa Arab 

Evaluasi adalah suatu tindakan atau suatu proses untuk menentukan nilai 

dari sesuatu.33 Evaluasi biasa dilakukan secara tertulis atau lisan. Seorang 

pendidik atau guru harus mampu memperkirakan cara mana yang paling efektif 

untuk melaksanakan evaluasi terhadap proses pembelajaran bahasa Arab. 

Sedikitnya ada dua macam evaluasi, yaitu: 

                                                
33 Anas sudjiono, Pengantar Evaluasi Pendidikan (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2001), 

hlm. 1. 
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1. Pre-test adalah tes atau evaluasi yang dilaksanakan sebelum pelajaran 

dimulai. Tujuan pelaksanaan pre-test adalah untuk mengetahui sejauh mana 

pengetahuan siswa tentang materi yang akan di sampaikan. 

2. Post-test adalah tes atau evaluasi yang dilaksanakan setelah pelajaran 

selesai. Tujuan pelaksanaan post-test adalah untuk mengetahui sejauh mana 

pengetahuan siswa tentang materi yang telah di sampaikan. 

Dalam pengembangan program pengajaran ada dua fungsi utama evaluasi 

yaitu mengetahui tingkat efektivitas program dalam mencapai tujuan-tujuannya. 

Kedua, mengidentifikasikan bagian-bagian dari program pengajaran yang perlu 

diperbaiki.34 Sistem penilaian pada anak usia dini berbeda dengan penilaian orang 

dewasa. Sistem evaluasi yang dilakukan untuk anak usia dini lebih bersifat 

natural. Anak melaksanakan kegiatan secara alamiah dan pendidik mengamati 

serta memberikan penilaian. Anak tidak dinilai dalam bentuk test atau menjawab 

soal-soal, melainkan dengan cara menilai performan anak yang bermakna dan 

terkait langsung dengan hal-hal yang akan dinilai. 

Ada beberapa hal yang menjadi prinsip pelaksanaan evaluasi dan penilaian 

untuk pendidikan anak usia dini yaitu:  

1. Penilaian diberikan dalam bentuk narasi atau gambaran. 

2. Penilaian dilakukan dengan observasi bukan dengan tes. 

3. Kesalahan dipandang sebagai sesuatu yang wajar dan bagian yang perlu 

diperhatikan dalam proses belajar mengajar. 

                                                
34 R. Ibrahim dan Nana Syaodih, Perencanaan Pengajaran (Jakarta : Rineka Cipta, 1996), 

hlm 102 
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4. Bagian yang mendapat penekanan adalah sisi positif dan kelebihan anak, 

bukan kekurangannya. 

5. Bagaimanapun hasil yang diproleh anak tidak boleh dianggap gagal.35  

 

F. Metode penelitian 

1. Jenis dan Sifat Penelitian 

Penelitian yang penulis lakukan termasuk dalam penelitian kualitatif. 

Penelitian kualitatif adalah penelitian yang lebih menekankan pada 

pengumpulan data yang tidak berbentuk angka dan menggunakan analisis 

kualitatif dalam pemaparan data, analisis data, dan pengambilan kesimpulan.36 

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research) dan penelitian 

kebijakan. Penelitian lapangan yaitu penelitian yang dilaksanakan di tengah-

tengah kancah kehidupan masyarakat. 37  

Penelitian kebijakan, sebagaimana dijelaskan oleh Robert P. Mayer dan 

Ernest Greenwood adalah penelitian empirik yang dilakukan untuk 

memverifikasi proposisi-proposisi mengenai beberapa aspek hubungan antara 

alat-tujuan dalam pembuatan kebijakan.Penelitian kebijakan memiliki fokus 

utama yang sama dengan penelitian sosial terapan yaitu dalam pemecahan 

masalah praktis.38 Penelitian kebijakan juga diartikan sebagai sebuah penelitian 

                                                
35 Hibana S. Rahman, Pendidikan, hlm. 78. 

36 Sembodo Ardi Widodo, dkk, Pedoman Penulisan Skripsi Mahasiswa Jurusan PBA 
Fakultas Tarbiyah (Yogykarta: Tarbiyah UIN Sunan Kalijaga, 2006) hlm. 16-17. 

37 Dudung Abdurrahman, Pengantar Metode Penelitian (Yogyakarta: Kurnia Kalam 
Semesta, 2003), hlm. 7. 

 
38 Tilaar dan Nugroho, Kebijakan Pendidikan, hlm. 242. 
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yang bertujuan menghasilkan alternatif rekomendasi kebijakan dengan cakupan 

luas yakni kebutuhan informasi untuk formulasi kebijakan serta tindak lanjut 

terhadapnya.39 

Sifat penelitian ini adalah deskriptif, yaitu penelitian yang bertujuan 

untuk menggambarkan sifat suatu keadaan yang sementara berjalan pada saat 

penelitian dilakukan dan memeriksa sebab-sebab dari suatu gejala tertentu. 

Dengan demikian penelitian ini akan menggambarkan keadaan yang sementara 

berjalan dengan menganalisa lebih mendalam terhadap faktor-faktor yang 

mempengaruhi keadaan yang sementara berjalan tersebut.40 

2. Pendekatan Penelitian 

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan 

psikologis. Pendekatan psikologis digunakan untuk memahami perilaku 

perkembangan penguasaan bahasa pada anak usia dini di Roudlotul Athfal UIN 

Sunan Kalijaga. Pendekatan ini penulis gunakan sebagai sudut pandang untuk 

memperoleh gambaran umum mengenai psikologi proses pembelajaran bahasa 

Arab pada anak usia dini di RA yang dapat menjadi salah satu faktor yang 

mempengaruhi penyusunan kebijakan.  

3. Sumber Data Penelitian 

Suharsini Arikunto mengklasifikasikan sumber data penelitian menjadi 3 

jenis yaitu person, pleace, dan paper. Person adalah sumber data yang bisa 

                                                
39 Sudaman Danim, Pengantar Studi Penelitian Kebijakan, (Jakarta: Bina Aksara, 1997), 

hlm. 23. Lihat pula Sarjono dkk, Panduan Skripsi, (Yogyakarta: Jurusan Pendidikan Agama Islam 
Fakultas Tarbiyah UIN Sunan Kalijaga, 2004), hlm. 25. 

40 Consuelo G. Sevilla et.al, Pengantar Metode Penelitian, terj: Alimuddin Tuwu, (Jakarta: 
UI Press, 1993), hlm. 71. 
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memberikan data berupa jawaban lisan melalui wawancara atau jawaban 

tertulis melalui angket. Subjek penelitian termasuk ke dalam jenis pertama ini. 

Adapun yang menjadi subjek dalam penelitian ini adalah Kepala Mapenda di 

Kementerian Agama, kepala Roudlotul Athfal UIN Sunan Kalijaga, guru-guru 

di Roudlotul Athfal UIN Sunan Kalijaga yang berkaitan langsung dalam 

pembelajaran bahasa Arab dan murid-murid sebagai faktor pendukung 

pengobservasian peneliti.  

Sumber data kedua adalah pleace yaitu sumber data yang menyajikan 

tampilan berupa keadaan diam dan bergerak. Salah satu contohnya adalah 

aktivitas proses pembelajaran bahasa Arab di Roudlotul Athfal UIN Sunan 

Kalijaga Yogyakarta. Sumber data terakhir adalah paper yaitu sumber data 

yang menyajikan tanda-tanda berupa huruf, angka, gambar atau simbol-

simbol.41 Contoh sumber data jenis terakhir ini adalah dokumen-dokumen 

tertulis, undang-undang, buku-buku dan lainnya. 

4. Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini 

meliputi metode observasi, metode wawancara, dan metode dokumentasi. 

Berikut di bawah ini adalah penjelasannya: 

a. Observasi 

Observasi dalam penelitian bertujuan untuk mengamati jalannya 

pembelajaran bahasa Arab di sekolahan Adapun teknik observasi yang 

digunakan oleh peneliti adalah observasi non partisipasi, observasi 

                                                
41 Suharsini Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek, (Jakrta: Rineka 

Cipta, 2002), hlm. 107. 
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dilakukan dengan cara observer tidak ikut serta dalam kegiatan yang 

dilakukan observer. Observer hanya sebagai penonton atau pengamat. 

Penulis menggunakan observasi non partisipasi ini untuk mengetahui 

secara langsung terhadap objek yang diteliti tentang situasi dan kondisi 

yang ada secara obyektif antara lain: (1) Mengetahui keadaan Roudlotul 

Athfal UIN Sunan Kalijaga dan sejarah perkembangannya serta tujuan 

didirikannya, dan (2) Mengetahui proses pembelajaran bahasa Arab pada 

anak usia dini di Roudlotul Athfal UIN Sunan Kalijaga. 

b. Wawancara atau Interview 

Wawancara adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan peneliti 

untuk mendapatkan keterangan-keterangan lisan melalui bercakap-cakap 

dan berhadapan muka dengan orang yang dapat memberikan keterangan 

kepada penulis. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode 

interview bebas terpimpin dimana penulis terlebih dahulu menyiapkan 

pertanyaan-pertanyaan yang akan dijadikan panduan dalam penelitian ini 

namun tidak mengabaikan pertanyaan yang muncul seketika saat interview 

sedang berlangsung dan dalam penyampaiannya dilakukan secara santai 

sehingga tidak terjadi ketegangan. 42 

c. Dokumentasi 

Metode Dokumentasi adalah metode yang dilakukan untuk mencari 

data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, 

                                                
42 Dudung Abdurahman, Pengantar Metodologi Penelitian, hlm. 78. 
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surat kabar, majalah, notulen rapat dan sebagainya.43 Metode ini penulis 

gunakan untuk menghimpun data yang bersifat dokumenter, seperti 

identitas lembaga, letak geografis, sejarah berdirinya Roudlotul Athfal 

UIN Sunan Kalijaga, keadaan pengajar dan siswa, pembelajaran serta 

sarana dan prasarana. 

5. Uji Keabsahan Data 

Untuk menguji keabsahan sebuah data yang credibility dan 

confirmability maka diperlukan sebuah teknik pemeriksaan data yaitu 

triangulasi. Triangulasi adalah suatu teknik yang bertujuan untuk menjaga 

keobjektifan dan keabsahan data dengan cara menyilangkan atau 

membandingkan informasi data yang diperoleh dari beberapa sumber 

sehingga diperoleh data yang absah. Triangulasi ini merupakan langkah untuk 

mengkroscek data sehingga data yang didapakan akan semakin kuat dan lebih 

valid. Adapun langkah-langkah triangulasi adalah meliputi dua hal yaitu: 

a. Membandingkan data hasil pengamatan dan hasil wawancara. 

b. Membandingkan hasil wawancara dengan isi dokumen yang berkaitan. 

6. Metode Analisis Data 

Analisis data adalah proses penyederhanaan data ke dalam bentuk 

yang lebih mudah dibaca dan diinterpretasikan. Metode yang digunakan 

penulis untuk menganalisis data adalah metode Deskriptif Analisis yaitu 

metode yang menggambarkan, melukiskan, dan menguraikan data dengan 

                                                
43Ibid., hlm. 208. 
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menggunakan kalimat-kalimat yang mudah dipahami, dimana metode 

tersebut memusatkan diri pada pemecahan masalah aktual. 44  

Dalam hal ini penulis mencoba mencari kebenaran dengan jalan 

meneliti fakta-fakta yang diperoleh langsung dari objek penelitian dengan 

menggunakan cara berfikir induktif yaitu cara berfikir yang berangkat dari 

fakta-fakta yang khusus dan peristiwa-peristiwa yang kongkrit. Dari fakta-

fakta dan peristiwa-peristiwa yang khusus dan kongkrit itu kemudian ditarik 

generalisasi yang bersifat umum.45  Data-data yang diperoleh selanjutnya 

dianalisis dalam 3 tahap yaitu: 

1. Reduksi data 

Data yang diperoleh dari lapangan baik berupa hasil pengamatan, 

wawancara, serta dokumentasi dirangkum, disederhanakan, dan dipilih 

hal-hal yang pokok, sehingga diperoleh gambaran yang tajam tentang data 

yang diperoleh dari lapangan tersebut. 

2. Display data  

Hasil dari reduksi disajikan dalam bentuk laporan yang disusun secara 

sistematis dan mudah dipahami sebagai satu kesatuan.  

3. Verifikasi  

Hasil dari penelitian berdasarkan reduksi, triangulasi dan display data 

ditarik kesimpulan-kesimpulan. 

 

 
                                                

44 Arikunto, Prosedur Penelitian, hlm 208. 

45 Sutrisno Hadi, Metodologi Research II, (Yogyakarta: Andi Ofset, 1992), hlm. 42. 
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G. Sistematika Pembahasan 

Sebagai bentuk penelitian ilmiah yang sistematis maka perlu dibuat 

rancangan sistematika penulisan yang baik dan terstruktur. Adapaun sistematika 

pembahasan skripsi ni adalah sebagai berikut: 

Bab I, Pendahuluan yang meliputi: latar belakang masalah, rumusan 

masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, tinjauan pustaka, landasan teori, metode 

penelitian dan sistematika pembahasan. 

Bab II, Gambaran umum Roudlotul Athfal yang meliputi letak geografis, 

sejarah dan latar belakang berdirinya, visi dan misi pendidikan, struktur 

organisasi, keadaan siswa dan guru, dan juga sarana dan prasarana. 

Bab III, menguraikan tentang kebijakan pendidikan bahasa Arab oleh 

Kemenag dan Roudlotul Athfal UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta meliputi 

rumusan dan implementasi kebijakannya. 

Bab IV, adalah penutup yang berisi kesimpulan dan saran-saran penelitian. 
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BAB IV 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Studi ini menghasilkan beberapa kesimpulan penting. Kesimpulan berikut ini 

diharapkan dapat menjawab secara singkat permasalahan yang terdapat di dalam 

rumusan masalah penelitian.  

1. Belum ada rumusan kebijakan dari instansi pemerintah (Kemendiknas ataupun 

Kemenag) yang mengatur tentang pendidikan bahasa Arab bagi pendidikan 

anak usia dini khususnya Raudlatul Athfal. Belum adanya kebijakan 

pendidikan bahasa Arab ini disebabkan oleh beberapa faktor antara lain: (a) 

pendidikan anak usia dini lebih dipandang sebagai wahana yang lebih banyak 

memberikan kesempatan kepada anak-anak usia pra sekolah untuk bermain. 

Kanwil Kemenag Yogyakarta sebagai lembaga yang menaungi RA DWP UIN 

Sunan Kalijaga juga memiliki paradigma yang demikian. Program pendidikan 

bahasa Arab lebih diprioritaskan dan dimulai dari tingkat sekolah dasar 

(SD/MI). Mulai tingkat sekolah dasar inilah kebijakan tentang pendidikan 

bahasa Arab mulai dirumuskan; (b) diberlakukannya kebijakan otonomi daerah 

yang berdampak pada sulitnya pembinaan dan koordinasi antar pejabat 

pemerintah dan dengan lembaga pendidikan dalam menangani masalah 

pendidikan; (c) pendidikan Islam merupakan subsistem dari pendidikan 

nasional. Hal ini berdampak pada kurangnya perhatian dari pihak pemerintah 

terhadap pendidikan Islam. RA DWP UIN Sunan Kalijaga merupakan salah 

satu contohnya. 
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2. Meskipun dari pemerintah belum ada rumusan kebijakan tentang pendidikan 

bahasa Arab, RA DWP UIN Sunan Kalijaga telah melaksanakan program 

pembelajaran bahasa Arab bagi peserta didiknya. Pembelajaran bahasa Arab di 

sekolah ini bahkan diajarkan setiap hari yaitu mulai dari hari senin sampai 

jum’at meskipun hanya sebatas pengenalan awal saja. Materi yang diajarkan 

sebatas pada pengenalan kosakata bahasa Arab dengan tema-tema yang 

berganti setiap minggunya. Metode yang digunakan meliputi tanya-jawab, 

menyanyi, menggambar, dan menulis. 

 

B. Saran-saran 

Berdasarkan kesimpulan yang penulis kemukakan di atas kiranya dapat 

disampaikan beberapa saran. Adapun saran yang penulis masksudkan ditujukan 

kepada beberapa pihak penyelenggara pendidikan meliputi Kemenag khususnya 

Kanwil Kemenag DIY dan RA DWP UIN Sunan Kalijaga. Saran tersebut adalah 

sebagai berikut: 

1. Perlu diadakan musyawarah atau koordinasi yang berkesinambungan antara 

pihak Kemenag dengan Raudhatul Athfal untuk membahas perlu tidaknya 

pendidikan bahasa Arab bagi anak usia dini (pra sekolah). Apabila bersandar 

pada teori “Jendela Peluang” (Window of Opportunity), pendidikan bahasa 

Arab sebenarnya dapat dimulai pada jenjang pendidikan pra sekolah atau 

pendidikan anak usia dini (Raudhatul Athfal). Untuk itu, Kemenag perlu 

membuat sebuah kebijakan yang mendukung pelaksanaannya. Pengenalan 

bahasa Arab bagi pendidikan anak usia dini tidaklah dimaksudkan sebagai 
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bentuk hegemoni atau pemaksaan melainkan sebagai salah satu upaya bagi 

penumbuhan potensi dan minat anak didik terhadap bahasa Arab. Apalagi 

Raudhatul Athfal merupakan lembaga pendidikan yang mengusung nilai-nilai 

agama Islam. UU No. 20 Tahun 2003 Pasal 33 ayat 3 juga telah menjamin dan 

menyebutkan bahwa bahasa asing (bahasa Arab) dapat digunakan sebagai 

bahasa pengantar pada satuan pendidikan tertentu untuk mendukung 

kemampuan berbahasa asing peserta didik. Kendala yang mungkin dihadapi 

dalam perumusan dan implementasi kebijakan pendidikan bahasa Arab adalah 

kendala di bidang teknis pelaksanaan. Oleh sebab itu, program pendidikan 

bahasa Arab bagi jenjang pendidikan anak usia dini perlu didukung oleh 

sistem, metode, dan sarana prasarana yang mumpuni. Misalnya, pemanfaatan 

media audio-visual yang menayangkan pendidikan bahasa Arab yang diajarkan 

sambil menyanyi, dan konteks bermain semacamnya. 

2. Apabila RA DWP UIN Sunan Kalijaga bermaksud menjadikan pendidikan 

bahasa Arab sebagai salah satu program unggulannya maka, diperlukan sebuah 

rumusan kebijakan otonom berbasis MBS, yang mengatur hal tersebut, dengan 

tetap mengajak partisipasi dan mempertimbangkan kritik saran dari para wali 

murid. Jika demikian halnya maka, pihak RA beserta kepengurusannya perlu 

merencanakan sistem pembelajaran bahasa Arab yang meliputi; kurikulum, 

materi pelajaran, metode dan media pembelajaran, serta model evaluasi yang 

tepat bagi pendidikan anak usia dini dengan tetap memfokuskan proses 

pembelajarannya pada konteks bermain/permainan.  
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C. Kata Penutup 

Puji dan syukur kehadirat Allah Swt. yang senantiasa melimpahkan rahmat, 

taufik, dan hidayahnya sehingga penulisan skripsi dapat terselesaikan. Proses 

pengerjaan yang begitu panjang membuat penulis menyadari bahwa untuk 

menyelesaikan sebuah pekerjaan untuk menggapai cita-cita diperlukan usaha 

maksimal yang penuh dengan tantangan dan rintangan. Penulis menyadari bahwa 

skripsi ini masih penuh dengan kekurangan-kekurangan. Untuk itu, kritik, saran 

dan perbaikan-perbaikan dari para pembaca sangat penulis butuhkan untuk 

mencapai hasil yang lebih baik lagi di masa yang akan datang. Semoga skripsi ini 

dapat membawa manfaat. Amiin. 



92 
 

DAFTAR PUSTAKA 

Abdurrahman, Dudung, Pengantar Metode Penelitian, Yogyakarta : Kurnia 
Kalam Semesta, 2003. 

 
Ardi Widodo, Sembodo dkk, Pedoman Penulisan Skripsi Mahasiswa Jurusan 

PBA Fakultas Tarbiyah, Yogykarta: Tarbiyah UIN Sunan Kalijaga, 2006. 
 
Arikunto, Suharsini, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik, Jakarta: 

Rineka Cipta, 1983. 
 
Bimantoro, Nur Muhammad, “Kebijakan Pelaksanaan Pendidikan Agama Islam di 

SMP Remaja Parakan”, Skripsi Sarjana Pendidikan Islam, (Yogyakarta: 
Perpustakaan UIN Sunan Kalijaga, 2005), t.d. 

 
Consuelo G. Sevilla et.al, Pengantar Metode Penelitian, terj: Alimuddin Tuwu, 

(Jakarta: UI Press, 1993. 
 
Danim, Sudaman, Pengantar Studi Penelitian Kebijakan, Jakarta: Bina Aksara, 

1997. 
 
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Pedoman Pembelajaran di TK, Jakarta: 

Balai Pustaka, 2004.  
 
Dzakiyyah, Tsania Husna, “Pembelajaran Bahasa Arab di Play Group Aisyiyah 

Nur’aini Yogyakarta”, Skripsi Sarjana Pendidikan Islam, (Yogyakarta: 
Perpustakaan UIN Sunan Kalijaga, 2008), t.d.  

 
Fajri, Muhammad Siroj, “Pengajaran Bahasa Arab Pada Anak Pra Sekolah”, 

Skripsi Sarjana Pendidikan Islam (Yogyakarta: Perpustakaan UIN Sunan 
Kalijaga, 2004), t.d.  

 
Fahrudin, Anas, “Metode Pembelajaran Bahasa Arab Anak Usia Dini di TPA Al-

Luqmaniyah Umbulharjo Yogyakarta”, Skripsi Sarjana Pendidikan Islam, 
(Yogyakarta: Perpustakaan UIN Sunan Kalijaga, 2010), t.d. 

 
Fakhrurrozi, Aziz  dan Erta Mahyudin, Pembelajaran Bahasa Arab, Jakarta: 

Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kemanag RI, 2012.  
 
Fariyah, Lilis Tri, “Pengajaran Bahasa Arab Untuk Anak Usia Dini”, Skripsi 

Sarjana Pendidikan Islam,  (Yogyakarta: Perpustakaan UIN Sunan Kalijaga, 
2001), t.d. 

 
Fi’liana, Ita, “Implementasi Kebijakan Pendidikan Majelis Dikdasmen Pimpinan 

Daerah ‘Aisyiyah Klaten Pada Pendidikan Taman Kanak-Kanak (Studi 
Kasus di Taman Kanak-Kanak Pimpinan Cabang ‘Aisyiyah Wonosari 



93 
 

 

Kapubaten Klaten”, Skripsi Sarjana Pendidikan Islam, (Yogyakarta: 
Perpustakaan UIN Sunan Kalijaga, 2009), t.d.  

 
Hani, Umi, “Studi Analisis Kebijakan Pendidikan Agama di Indonesia Tahun 

1945-1994”, Skripsi Sarjana Pendidikan Islam, (Yogyakarta: Perpustakaan 
UIN Sunan Kalijaga, 1997), t.d. 

 
Hasanah, Proses Manusia Berbahasa: Perspektif Al-Qur’an dan Psikolinguistik, 

Malang: UIN Maliki Press, 2010. 
 
Hasbullah, Otonomi Pendidikan: Kebijakan Pendidikan Otonomi Daerah dan 

Implikasinya terhadap Penyelenggaraan Pendidikan, Jakarta: Raja Grafindo 
Persada, 2007. 

 
Ibrahim, R. dan Nana Syaodih, Perencanaan Pengajaran, Jakarta : Rineka Cipta, 

1996. 
 
Imron, Ali, Kebijaksanaan Pendidikan di Indonesia: Proses, Produk, dan Masa 

Depannya, Jakarta: Bumi Aksara, 1995. 
 
Indah, Rohmani Nur dan Abdurrahman,  Psikolinguistik: Konsep & Isu Umum, 

Malang: UIN Maliki Press, 2008. 
 
 Mulyono, Manajemen Administrasi dan Organisasi Pendidikan, Yogyakarta: Ar-

Ruzz Media, 2008. 
 
Musni Jailani, Psikolinguistik Pembelajaran Bahsa Arab, Bandung: Humaniora, 

2009. 
 
Mutiah, Diana, Psikologi Bermain Anak Usia Dini, Jakarta: kencana, 2010. 
 
Nata, Abuddin, Filsafat Pendidikan Islam 1,  Jakarta: Logos, 1997. 
 
Partanto, Pius A. dan M. Dahlan Al Bary, Kamus Istilah Popular, Surabaya: 

Arkol, 1994. 
 
Rusdinal dan Elizar, Pengelolaan Kelas Di Taman Kanak-Kanak, Jakarta : 

Departemen Pendidikan Nasional, 2005. 
 
Sarjono dkk, Panduan Skripsi, Yogyakarta: Jurusan Pendidikan Agama Islam 

Fakultas Tarbiyah UIN Sunan Kalijaga, 2004. 
 
Sudjiono, Anas, Pengantar Evaluasi Pendidikan, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 

2001. 
 



94 
 

 

Surachmad, Winarno, Dasar  dan  Tehnik Research: Pengantar Metodologi 
Ilmiah, Bandung : Tarsito, 1972. 

 
Tilaar,  H. A. R. dan Riant Nugroho, Kebijakan Pendidikan: Pengantar untuk 

Memahami Kebijakan Pendidikan dan Kebijakan Pendidikan sebagai 
Kebijakan Publik, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008. 

 
Tim Penyusun, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta: Balai Pustaka, 1989. 
 
Usman, Moh. User, Menjadi Guru Profesional, Bandung : Remaja Rosda Karya, 

1996. 
 
Utari, Sri, Metodologi Pengajaran Bahasa, Jakarta : Gramedia Pustaka Utama, 

1993. 
 
Zainiah, Chotimatul, “Kebijakan Pendidikan Orde Baru dan Implikasinya 

Terhadap Pendidikan Agama Islam di Sekolah Menengah Umum: Studi 
Atas Kurikulum Pendidikan Agama Islam Tahun 1994”, Skripsi Sarjana 
Pendidikan Islam, (Yogyakarta: Perpustakaan UIN Sunan Kalijaga, 2004), 
t.d. 

 
Zulkifli, Psikologi Perkembangan, Bandung: Remaja Rosdakarya, 1986. 

 

Internet: 

http://www.bapsi.undip.ac.id/images/Download/Dokumen/uu%20no.20%20thn%
202003%20sisdiknas.pdf, diakses pada15 Januari 2013. (Undang-undang 
Nomor 20 tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional) 

 
http://www.unpad.ac.id/wpcontent/uploads/2012/10/Permen172010Pencegahanda

nPenanggulanganPlagiatdiPT.pdf, di akses pada 15 Januari 2013. (Peraturan 
Pemerintah Nomor 17 tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan 
penyelenggaraan Pendidikan) 

 
http://www.kemenag.go.id/file/dokumen/PMA32006.pdf, diakses pada 15 Januari 

2013. (Peraturan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Oganisasi 
dan Tata Kerja Departemen Agama) 

 
http://www.pudni,kemendikbud.go.id/wpcontent/uploads/2012/08/permen_58_20

09 -ttg-standar-PAUD.pdf, diakses pada 6 Juni 2013. (Peraturan Menteri 
Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2009 Tentang 
Standar pendidikan Anak Usia Dini) 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LAMPIRAN - LAMPIRAN 



PEDOMAN WAWANCARA 

 

Wawancara kepada kepala sekolah: 

1. Bagaimana sejarah berdirinya sekolah ini? 

2. Bagaimana perkembangannya hingga saat ini? 

3. Apa visi dan misi pendidikan sekolah ini? 

4. Atas dasar apa bahasa Arab di ajarkan di sekolah ini? 

5. Megapa bahasa Arab perlu diajarkan? 

6. Bagaimana kebijakan pengajarannya? 

7. Bagaimana kedudukan bahasa Arab dibanding mata pelajaran yang lain?  

8. Mengapa bahasa Arab menjadi bagian dari materi PAI? 

9. Bagaimana dengan tenaga pendidik khusus untuk materi bahasa Arab? 

10. Bagaiamana kondisi siswanya? 

11. Bagaimana kondisi sarana prasarananya? 

12. Bagaimana pendapat anda mengenai pengajaran bahasa Arab pada PAUD? 

 

Wawancara kepada para guru: 

1. Metode dan materi apa yang digunakan dalam pembelajaran bahasa Arab? 

2. Bagaimana fasilitas pembelajaran bahasa Arab? 

3. Bagaiamana guru memotivasi siswa untuk belajar bahasa Arab? 

4. Bagaimana kemampuan peguasaan bahasa asing (bahasa Arab) siswa? 

5. Bagaimana partisipasi siswa dalam pembelajaran bahasa Arab? 

6. Bagiamana evaluasi pembelajarannya? 

7. Mengapa bahasa Arab perlu diajarkan sejak usia dini? 

 

Wawancara kepada kemenag (mappenda): 

1. Bagaimana isi kebijakan yang mengatur pendidikan bahasa Arab bagi RA? 

2. Mengapa bahasa Arab perlu diajarkan di RA? 

3. Bagaimana kurikulumnya? 

4. Apa saja fasilitas yang diberikan untuk pendidikan RA? 



KISI KISI PENELITIAN 

No Ruang Lingkup Metode/Cara Mendapatkan Data Check 

1. Gambaran Umum Sekolah 
 
A. Profil Sekolah 

 
B. Visi, Misi Sekolah 
 
C. Sejarah Berdirinya 
 
D. Kurikulum  
 
E. Struktur Organisasi 
 
F. Tenaga Pendidik/Guru 

1. Jumlah Pendidik 
2. Pendidikan Terakhir 

 
3. Job Mata Pelajaran 

 
4. Metode Yang digunakan guru 

khususnya guru bhasa Arab 
5. Status (PNS/Non) 

 
6. Guru Tetap 
7. Guru Honorer 

G. Keadaan siswa  
1. Latar belakang keluarga 

a. Pekerjaan Ortu 
 

b. Penghasilan Ortu 
 

c. Pendidikan Ortu 
2. Prestasi Akademik 

H. Keadaan Sarana Prasarana 
1. Fasilitas Kegiatan Belajar 

Mengajar  
 

2. Fasilitas Administrasi 
 
 

3. Perpustakaan 
 

 
 

1. Wawancara kepala sekolah, 
observasi, dan dokumentasi 

2. Wawancara kepala sekolah,  
observasi, dan dokumentasi  

3. Wawancara kepala sekolah dan 
dokumentasi  

4. Wawancara kepala sekolah,  
observasi, dan dokumentasi  

5. Wawancara kepala sekolah,  
observasi, dan dokumentasi  

6. Observasi dan dokumentasi  
7. Wawancara dan dokumentasi  
8. Wawancara guru dan 

dokumentasi 
9. Wawancara guru, observasi, dan 

dokumentasi 
10. Wawancara guru, observasi, dan 

dokumentasi 
11. Wawancara guru dan 

dokumentasi 
12. Wawancara TU  
13. Wawancara TU 

 
 

14. Wawancara guru, siswa dan 
dokumentasi 

15. Wawancara siswa, observasi, 
dan dokumentasi 

16. Wawancara siswa dan observasi 
17. Observasi dan dokumentasi 

 
18. Observasi, wawancara, dan 

dokumentasi 
 

19. Observasi, wawancara, dan 
dokumentasi 

20. Observasi, wawancara, dan 
dokumentasi 
 

 

 
(......) 

 
(......) 

 
(......) 

 
(......) 

 
(......) 
(......) 
(......) 

 
(......) 

 
(......) 

 
(......) 

 
(......) 
(......) 
(......) 

 
 

(......) 
 

(......) 
 

(......) 
(......) 

 
(......) 

 
 
 

(......) 
 

(......) 
 

2. Implementasi Kebijakan 
 
A. Kebijakan dari Kemenag bagian 

Dirjen Pendidikan Agama Islam 
tentang pengajaran bahas Arab 

 

21. Observasi, wawancara, dan 
dokumentasi 

 

 
 

(......) 
 



 

 

B. Rumusan Kebijakan Pendidikan 
bahasa Arab Roudlotul Athfal 

C. Analisis  Kebijakan pendidikan 
bahas Arab  

D. Implementasi pendidikan bahasa 
Arab 

E. Faktor-faktor yang mempengaruhi 
kebijakan sekolah 
 

22. Observasi, wawancara, dan 
dokumentasi 

23. Observasi, wawancara, dan 
dokumentasi 

24. Observasi dan wawancara 
 
25. Observasi dan wawancara 

(......) 

(......) 

(......) 

(......) 



CATATAN LAPANGAN 1 

Metode Pengumpulan Data: Observasi 
Hari, Tanggal : 27 Februari 2013 
Jam  : 08.00 WIB – Selesai 
Lokasi  : Komplek UIN Sunan Kalijaga Gedung Bagian Barat 
Sumber data : Lingkungan Sekitar RA DWP UIN Sunan Kalijaga 

 
 

Diskripsi data: 
 Dari hasil observasi penulis menemukan bahwa RA DWP UIN Sunan 
Kalijaga Yogtakarta terletak di komplek bangunan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 
bagian barat. Rincian batasan gedung RA yang kami temukan adalah seperti berikut: 
1) Sebelah  Utara RA Dharma Wanita Persatuan UIN Sunan Kalijaga berbatasan 
dengan Gedung Mandala Bhakti Wanitatama Jl. Laksda Adisucipto; 2) Sebelah 
Timur  RA Dharma Wanita Persatuan UIN Sunan Kalijaga berbatasan dengan 
Fakultas Isoshum UIN Sunan Kalijaga; 4) Sebelah Selatan RA Dharma Wanita 
Persatuan UIN Sunan Kalijaga berbatasan dengan Fakultas Bisnis dan Ekonomi UIN 
Sunan Kalijaga; 5) Sebelah Barat RA Dharma Wanita Persatuan UIN Sunan Kalijaga 
berbatasan dengan Gedung PAUD Griya Ananda. 
 Lokasi RA DWP UIN Sunan Kalijaga dapat dikatakan sebagai tempat yang 
strategis sebab terletak di lingkungan perkotaan yang mudah dijangkau oleh 
kendaraan roda dua maupun roda empat. Letak sekolahan yang masih dalam 
lingkungan kampus UIN Sunan Kalijaga cukup membawa nuansa yang kondusif bagi 
kegiatan belajar mengajar. Sebagai “anak kandung” UIN Sunan Kalijaga, ia juga 
sering mendapatkan bantuan dari pihak kampus, seperti penyediaan sarana prasarana 
untuk kegiatan belajar mengajar, dan lain-lainnya. 
 
Interpretasi data: 
 Dengan demikian lokasi RA DWP UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta ini 
memang strategis dan kondusif untuk dijadikan sebagai tempat belajar-mengajar. 



CATATAN LAPANGAN 2 

Metode Pengumpulan Data: Wawancara 
Hari, Tanggal : 7 Maret 2013 
Jam  : 08.00 – 09.00 WIB 
Lokasi  : Kantor Kepala Sekolah RA DWP UIN Sunan Kalijaga 
Sumber data : Ibu Isrodah, S.Ag dan Buku Profil 

 
 

Diskripsi data: 
 Informan adalah kepala sekolah RA DWP UIN Sunan Kalijaga yang sedang 
menjabat. Pertanyaan yang disampaikan mengenai visi dan misi sekolah.  
 
Interpretasi data: 
 Dengan demikian lokasi RA DWP UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta ini 
memang strategis dan kondusif untuk dijadikan sebagai tempat belajar-mengajar. 



CATATAN LAPANGAN 3 

Metode Pengumpulan Data: Wawancara 
Hari, Tanggal : 4 Maret 2013 
Jam  : 08.00 WIB - Selesai 
Lokasi  : Kanwil Kemenag DI Yogyakarta 
Sumber data : Bapak Drs. Noor Hamid, M.Pd 

 
 
Diskripsi data: 

Informan adalah kepala Bidang Pendidikan Madrasah (Mapenda) Kanwil 
Kemenag DIY. Pertanyaan yang disampaikan terkait dengan keberadaan kebijakan 
pendidikan bahasa Arab untuk RA beserta kurikulumnya. 

Wawancara tersebut menghasilkan data bahwa dari Kementrian Agama RI 
dan juga Kanwil Kemenag DI Yogyakarta khususnya bidang Madrasah dan 
Pendidikan Agama Islam (Mapenda) belum pernah membuat sebuah kebijakan 
yang mengatur secara khusus pengajaran bahasa Arab bagi pendidikan anak usia 
dini. Meskipun demikian, Kemenag memperbolehkan pihak RA menyusun 
kebijakan otonom untuk lembaganya sendiri dalam rangka pendidikan atau 
pembelajaran bahasa Arab tetapi dengan syarat RA tersebut memberikan laporan 
atas rencana dan realisasi program tersebut. Oleh sebab itu, perumusan kebijakan 
pendidikan bahasa Arab bagi RA dianggap belum perlu. 

 
 

Interpretasi data: 
1. Belum ada kebijakan tentang pendidikan bahasa Arab untuk pendidikan anak usia 

dini khususnya untuk lembaga Raudhatul Athfal yang berada di bawah naungan 
Kemenag. Penulis kemudian mencocokkan fakta ini melalui dokumentasi. 
 



CATATAN LAPANGAN 4 

Metode Pengumpulan Data: Wawancara 
Hari, Tanggal : 30 April 2013 
Jam  : 08.00 WIB - Selesai 
Lokasi  : Kanwil Kemenag DI Yogyakarta 
Sumber data : Bapak Imam Khoiri, S.Ag 

 
 
Diskripsi data: 

Informan adalah kepala kurikulum Bidang Pendidikan Madrasah (Mapenda) 
Kanwil Kemenag DIY. Pertanyaan yang disampaikan terkait dengan mengapa 
tidak ada kebijakan tentang pendidikan bahasa Arab di RA dan apa yang 
mempengaruhinya. 

Wawancara tersebut menghasilkan data bahwa kebijakan bahasa Arab itu 
dibuat apabila memenuhi target yang diharapkan. Artinya ada kesepakatan dari 
keseluruhan RA untuk mengajarkan bahasa Arab. Salah satu permasalahannya 
yaitu banyaknya RA yang mana masing-masing memiliki kondisi dan potensi 
siswa dan target yang berbeda. Pada dasarnya pihak Kemenag hanya memberikan 
panduan kurikulum umumnya saja dan untuk pengembangannya diserahkan 
kepada RA masing-masing. Penulis kemudian diberikan dokumen (soft file) 
tentang panduan kurikulum bagi RA dari Dirjen pendidikan Islam dan Kanwil 
Kemenag DI Yogyakarta.  

 
 

Interpretasi data: 
1. Pihak Kemenag hanya bertindak sebagai fasilitator dan pemberi pedoman 

kurikulum bagi RA dan setiap RA diberi kewenangan untuk mengembangkan 
kurikulum tersebut sesuai dengan kebutuhan dan target sekolahnya. 

2. Setelah membaca dan mempelajari kurikulum yang diberikan penulis 
menyimpulkan bahwa penerapan pendidikan bahasa Arab di RA berkesesuain 
dengan panduan kurikulum yang diberikan oleh Kemenag tersebut. Dalam 
pembahasan tentang Kerangka Dasar dan Struktur Program Pembelajaran 
disebutkan bahwa Program pembelajaran orientasi dan pengenalan 
pengetahuan dan teknologi pada RA/TK, atau bentuk lain yang sederajat  
dimaksudkan untuk mempersiapkan peserta didik secara akademik memasuki 
SD/MI, atau bentuk lain yang sederajat dengan menekankan pada penyiapan 
kemampuan berkomunikasi dan berlogika melalui berbicara, mendengarkan, 
pra membaca, pramenulis, dan praberhitung yang harus dilaksanakan secara 
hati-hati, tidak memaksa, dan menyenangkan sehingga anak menyukai belajar 



CATATAN LAPANGAN 5 

Metode Pengumpulan Data: Observasi 
Hari, Tanggal : 28 Februari 2013 
Jam  : 08.00 WIB - Selesai 
Lokasi  : RA DWP UIN Sunan Kalijaga 
Sumber data : Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) 

 
 
Diskripsi data: 

Dari hasil observasi dan dokumentasi penulis menemukan bahwa program 
KBM sehari-hari RA DWP UIN Sunan Kalijaga mencakup empat rangkaian acara 
yaitu: 1) Kegiatan awal, yang terdiri dari pembelajaran iqra’ dan al-Qur’an, 
berbaris, salam, do’a-do’a, hafalan surat-surat pendek, bacaan shalat, dan hadis 
bidang pengembangan pembiasaan; 2) Kegiatan inti, yang terdiri dari bidang 
pemngembangan bahasa, kognitif, dan seni; 3) Istirahat, yang diisi dengan 
mencuci tangan, do’a sebelum dan setelah makan, makan, dan bermain; 4) 
Kegiatan akhir, yang terdiri dari pengembangan fisik motorik, do;a penutup dan 
salam. 

Penulis juga menemukan data tentang keadaan siswa RA DWP UIN Sunan 
Kalijaga tahun ajaran 2012-2013 yang berjumlah 93 orang, terdiri dari 51 putra 
dan 42 putri. Tingkatan kelas RA terdiri dari dua yaitu kelas nol kecil (4-5 tahun) 
dan nol besar (5-6 tahun). Kelas nol kecil terdiri dari dua kelas yaitu AI dan AII, 
sedangkan kelas nol besar terdiri dari dua kelas pula yaitu kelas BI dan BII. Data 
lain yang penulis dapatkan adalah fasilitas-fasilitas gedung dan perlengkapan 
belajar mengejar yang dimiliki oleh RA UIN Sunan Kalijaga.  

 
Interpretasi data: 
1. Program KBM RA DWP UIN Sunan Kalijaga dilaksanakan selama 6 hari yang 

dimulai dari pukul 07.00 s/d 10.30 WIB.  
2. Jumlah siswa tahun ajaran 2012-2013 mencapai 93 orang. Jumlah tersebut 

mengalami peningkatan bila dibandingkan dengan tahun-tahun ajaran yang lalu.  
3. Fasilitas-fasilitas yang dimiliki mayoritas dalam keadaan baik namun perlu 

perawatan dan pengamanan yang lebih optimal. 



CATATAN LAPANGAN 6 

Metode Pengumpulan Data: Dokumentasi 
Hari, Tanggal : 07 Maret 2013 
Jam  : 08.00 WIB - Selesai 
Lokasi  : RA DWP UIN Sunan Kalijaga 
Sumber data : Buku Profil dan Kurikulum RA  

 
 
Diskripsi data: 

Buku profil dan kurikulum RA DWP UIN Sunan Kalijaga adalah buku yang 
berisi tentang: 1) profil lembaga yang terdiri dari; latar belakang, lokasi, sarana-
prasarana, tenaga pendidik ddan kependidikan, peserta didik, RAPBS, kemitraan 
dan prestasi; 2) standar kompetensi per usia yang berisi tentang standar 
kompetensi, struktur kurikulum, program pembelajaran, dan silabus; 3) struktur 
dan muatan KTSP yang memuat; pengembangan, muatan lokal, beban belajar, 
standar pengelolaan, dan standar kelulusan. 

 
 

Interpretasi data: 
Dari dokumentasi tersebut penulis mencocokkan dan melakukan verifikasi atas 
informasi atau data yang diperoleh melalui wawancara observasi. 



CATATAN LAPANGAN 7 

Metode Pengumpulan Data: Dokumentasi 
Hari, Tanggal : 30 April 2013 
Jam  : 08.00 WIB - Selesai 
Lokasi  : Kanwil Kemenag DIY 
Sumber data : Buku Panduan Implementasi Kurikulum RA 

 
 
Diskripsi data: 

Buku Panduan Implementasi Kurikulum RA berisi tentang kurikulum dan 
pengembangan pembelajaran RA, pennyusunan dan pelaksanaan program 
pembelajaran RA, serta pedoman penilaian pembelajaran RA. 

 
 

Interpretasi data: 
Dari dokumentasi tersebut penulis mencocokkan dan melakukan verifikasi 

atas informasi atau data yang diperoleh melalui wawancara observasi. Melalui 
buku tersebut penulis juga melakukan kroscek dan pengkajian terhadap kebijakan 
pendidikan bahasa Arab bagi anak usia dini Raudhatul Athfal. 









GALERI KEGIATAN BELAJAR MENGAJAR  
DI RA DWP UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA 

 

       

Foto 1: Para Siswa Sedang Belajar Iqra’              Foto 2: Para Siswa Sedang Baris- Berbaris 

               Kepada Para Guru                Dipimpin Oleh Guru Kelas 

 

 

        

 

   Foto 3: Suasana Belajar Mengajar Di RA       Foto 4: Ibu Guru Sedang Mengajar 

DWP UIN Sunan Kalijaga         dan Siswa Memperhatikannya 

 

 

         

 

 

   Foto 5: Ibu Guru Sedang Memberikan          Foto 6: Para Siswa RA Sedang Belajar 

Tugas Untuk Para Siswa                  Menyanyi Bersama 



GALERI FASILITAS BELAJAR MENGAJAR  
DI RA DWP UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA 

 

 

        
 

      Foto 1: Papan Nama RA DWP UIN                Foto 2: Rak Sepatu Siswa 

                 

 

        
 

           Foto 3: Rak Permainan Siswa           Foto 4: Rak Hasil Belajar Siswa 

 

 

        
 

       Foto 5: Rak Buku-Buku Pelajaran                  Foto 6: Almari Piala Juara Lomba 

 

        

        



 

 

        
 

           Foto 7: Ruang Kepala Sekolah              Foto 8: Ruang dan Meja Kerja Para Guru 

 

 

        
 

             Foto 9: Fasilitas Ruang TU                Foto 10: Fasilitas Ekstra Musik 

 

 

          
 

               Foto 11: Fasilitas Bermain                       Foto 12: Taman Bermain 
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