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PEDOMAN TRANSLITERASI 

 

Penulisan transliterasi huruf-huruf Arab latin dalam 

skripsi ini berpedoman pada SKB Menteri Agama dan 

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor: 158 Tahun 

1987 dan Nomor: 0543b/U/1987. Transliterasi tersebut 

digunakan untuk menulis kata-kata Arab yang belum diserap 

ke dalam bahasa Indonesia. Kata-kata Arab yang sudah 

diserap ke dalam bahasa Indonesia sebagaimana terlihat 

dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). Secara garis 

besar pedoman transliterasi itu adalah sebagai berikut. 

A. Konsonan 

Fonem-fonem konsonan bahasa Arab yang dalam 

sistem tulisan Arab di lambangkan dengan huruf, dalam 

transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan 

sebagian di lambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi 

dengan huruf dan tanda sekaligus. Di bawah ini daftar 

huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf latin: 

 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

 Ja J Je ج

 Ḥa Ḥ ح
Ha (dengan titik di 

bawah) 

 Kha Kh Ka dan ha خ

 Dal D De د

 Żal Ż Zet (dengan titik di atas) ذ

 Ra R Er ر

 Zai Z Zet ز
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 Sin S Es س

 Syin Sy Es dan Ye ش

 Ṣad Ṣ ص
Es (dengan titik di 

bawah) 

 Ḍad Ḍ ض
De (dengan titik di 

bawah) 

 Ṭa Ṭ ط
Te (dengan titik di 

bawah) 

 Ẓa Ẓ ظ
Zet (dengan titik di 

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 هـ

 ء
Hamza

h 
‘ Apostrof 

 Ya Y Ye ي

 

B. Vokal 

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia 

yang terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal 

rangkap atau diftong. Vokal tunggal dalam bahasa Arab 

yang lambangnya berupa tanda atau harakat, 

transliterasinya sebagai berikut: 
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Huruf 

Arab 
Nama Huruf Latin Nama 

َ  ا  Fatḥah A A 

َ  ا  Kasrah I I 

َ  ا  Ḍammah U U 

 

Vokal rangkap dalam bahasa Arab yang 

lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, 

transliterasinya sebagai berikut: 

Tanda Nama Huruf Latin Nama 

َ  ايَ  Fatḥah dan ya Ai A dan I 

َ  اوَ  Fatḥah dan wau Au A dan U 

 

Contoh: 

َ  كَيْف   :  kaifa 

َ  هَوْل    :   haula 

C. Maddah 

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya 

berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf 

dan tanda, yaitu: 

Harkat dan 

Huruf 
Nama 

Huruf 

dan 

Tanda 

Nama 

 ــاَ   ــىَ 
Fatḥah dan alif 

atau ya 
Ā 

a dan garis di 

atas 

 Kasrah dan ya Ī ــيِ 
i dan garis di 

atas 

 Ḍammah dan wau Ū ـــُو 
u dan garis di 

atas 
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Contoh: 

َ  مَات  :  māta ā 

 ramā  : رَمَى

َ  قيِْل  :  qīla 

َ  يمَُوْت  :  yamūtu 

D. Ta Marbūṭah 

Transliterasi untuk ta marbūṭah ada dua, yaitu: ta 

marbūṭah yang hidup atau mendapat harkat fatḥah, 

kasrah, dan ḍammah, transliterasinya adalah [t]. 

Sedangkan ta marbūṭah yang mati atau mendapat harkat 

sukun, transliterasinya adalah [h].  

Kalau pada kata yang berakhir dengan ta marbūṭah 

diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al- 

serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta marbūṭah 

itu ditransliterasikan dengan ha (h). Contoh: 

 rauḍah al-aṭfāl  :رَوْضَةُ الأطْفَال 

َ  المَدِيْنَةُ الفَضِيْلَة :  al-madīnah al-fāḍīlah 

َ  الحِكْمِة :  al-ḥikmah 

E. Syaddah (Tasydīd) 

Syaddah atau tasydīd yang dalam sistem tulisan 

Arab dilambangkan dengan sebuah tanda tasydīd (   ّـ), 

dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan 

huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah. 

Contoh: 

 rabbanā  :رَبَّنَا

َ  الحَق  َ :  al-ḥaqq 

َ  عَدوُ  َ : ‘aduwwun 

F. Kata Sandang 

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab 

dilambangkan dengan huruf  ال (alif lam ma‘arifah). 

Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang yang 

diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai 

dengan bunyinya, yaitu huruf “l” diganti dengan huruf 
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yang langsung mengikuti kata sandang itu. Sedangkan 

kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah 

ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan 

di depan dan sesuai dengan bunyinya. 

Baik diikuti oleh syamsiyah maupun qamariyah, 

kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti 

dan dihubungkan dengan tanda sempang. Contohnya: 

َ  الشَّمْس  : asy-syamsu 

جُل َ  الرَّ : ar-rajulu 

 al-falsafah :الفَلْسَفَة 

َ  البلِاَد : al-bilādu 

G. Hamzah 

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof 

(’) hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah 

dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal 

kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab 

ia berupa alif. Contohnya: 

َ  تأَمُْرُوْن :  ta’murūna 

َ  النَّوء :  al-nau’ 

َ  شَيْء :  syai’un 

َ  أمُِرْت :  umirtu 

H. Penulisan Kata 

Pada dasarnya setiap kata, baik fa’il, isim, maupun 

huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang 

penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim 

dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau 

harakat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut 

dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya. 

Contoh: 

ِ مَجْرَاهَا وَمُرْسَاهَا   Bismillāhi majrehā wa mursāhā :بسِْمِ اللّٰه

ازِقيِْن َ فهَُوَ خَيْرُ الرَّ َ  وَ إِنَّ اللّٰه : Wa innallāha lahuwa khair ar-

rāziqīn/  Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn 
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I. Lafẓ al-Jalālah (الله ) 

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf 

jarr dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai muḍāf 

ilaih (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah. 

Contoh: 

َ  دِيْنُ الله   :  dīnullāh     

Adapun ta marbūṭah di akhir kata yang 

disandarkan kepada lafẓ al-jalālah, ditransliterasi dengan 

huruf [t]. Contoh: 

َ  هُمْ فِيْ رَحْمَةِ الله :  hum fī raḥmatillāh 

J. Huruf Kapital 

Meskipun sistem tulisan Arab tidak mengenal 

huruf kapital, dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut 

dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital 

berdasarkan pedoman ejaan bahasa Indonesia yang 

berlaku dalam EYD. Huruf kapital, misalnya, digunakan 

untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, 

bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila 

nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang 

ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri 

tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak 

pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang 

tersebut menggunakan huruf kapital (Al-).  Contoh: Abū 

Naṣr al-Farābī, Al-Gazālī. 

Penggunaan huruf awal kapital untuk lafadz Allah 

hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang 

lengkap demikian sedangkan bila penulisan disatukan 

dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang 

dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan. Contoh: 

رَبِّالْعَلمَِيْن  ِ َ  الَْحَمْدلُِِلّه        Alḥamdu lillāhi rabbil 

‘ālamin/  Alḥamdu lillāhi rabbi al-‘ālamin 

ُ غَفوُْرٌ رَحِيْم َ  اللّٰه            Allaāhu gafūrun rahīm 

دٌ إلِاَّ رَسُوْل َ  وَمَا مُحَمَّ   Wa mā Muhammadun illā rasūl 
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MOTO DAN PERSEMBAHAN 

Moto  

ِّكْر   أهَْلَ  فاَسْألَوُا   تعَْلمَُونَ  لَ  كُنتمُْ  إ ن الذ 
"Maka bertanyalah kepada orang-orang yang memiliki 

pengetahuan jika kamu tidak mengetahui." (QS. An-Nahl: 43) 
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ABSTRAK 

 

Dali, Yusuf. 2220125. 2025. “Problematika Pembelajaran 

Bahasa Arab Kurikulum Merdeka Belajar di SD 

Muhammadiyah Tanjungkulon Kajen 

Pekalongan”. Skripsi Program Studi Pendidikan 

Bahasa Arab FTIK UIN K.H. Abddurrahman Whid 

Pekalongan. Pembimbing Moh. Nurul Huda, M.Pd.I.  

Kata Kunci : Problrmatika Pembelajaran, Pembelajaran 

Bahasa Arab, Kurikulum Merdeka Belajar 

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh kebutuhan untuk 

meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia pada abad ke-

21. Seiring dengan perkembangan zaman, diperlukan upaya 

untuk mengoptimalkan efektivitas pembelajaran di berbagai 

bidang keilmuan, termasuk dalam bidang pembelajaran 

bahasa, khususnya bahasa Arab. Oleh karena itu, 

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia telah 

mengembangkan kurikulum baru yaitu kurikulum Merdeka 

Belajar. Namun, dalam implementasi kurikulum ini, masih 

terdapat berbagai kendala yang menghambat proses 

pembelajaran.  

Oleh karena itu, fokus penelitian ini untuk mengkaji 

proses pembelajaran bahasa Arab Kurikulum Merdeka 

Belajar di SD Muhammadiyah Tanjungkulon, Kajen, 

Pekalongan. Tujuan penelitian ini mencakup deskripsi proses 

pembelajaran bahasa Arab dalam Kurikulum Merdeka, 

mengidentifikasi problematika yang dihadapi, serta pencarian 

solusi yang tepat untuk mengatasinya.   

Desain penelitian ini yaitu menggunakan jenis 

penelitian field research atau penelitian lapangan dengan 

pendekatan penelitian kualitatif deskriptif. Sumber data 

berasal dari data primer dan data sekunder. Teknik 

pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan 

dokumentasi, dan teknik analisis data yang meliputi reduksi 

data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan data. serta uji 
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keabsahan data meliputi truangulasi sumber, traingulasi 

metode dan cek data. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembelajaran 

bahasa Arab dengan kurikulum Merdeka Belajar di SD 

Muhammadiyah Tanjungkulon Kajen Pekalongan 

menghadapi beberapa tantangan, seperti kurangnya 

pemahaman pendidik terhadap kurikulum, perencanaan 

pembelajaran yang belum optimal, rendahnya motivasi dan 

keterampilan peserta didik, serta keterbatasan sarana 

teknologi. Untuk mengatasi masalah ini, pendidik berupaya 

mengoptimalkan kompetensi mereka melalui dukungan 

kepala sekolah dan kolaborasi antar tenaga pendidik, 

memperbaiki manajemen waktu dalam persiapan 

pembelajaran, meningkatkan motivasi dan keterampilan 

peserta didik, serta memaksimalkan penggunaan perangkat 

teknologi yang ada. Dengan langkah-langkah tersebut, 

diharapkan dapat meningkatkan efektivitas pembelajaran 

bahasa Arab kurikulum Merdeka Belajar. 
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BAB  I 

PENDAHULUAN  

 

1.1 LATAR BELAKANG MASALAH 

Pendidikan di Indonesia selalu bertransformasi 

seiring dinamika perkembangan zaman. Dalam  

menghadapi era globalisasi modern dan 

perkembangan teknologi yang pesat mempengaruhi 

gaya belajar generasi saat ini seperti dengan 

munculnya media sosial dan internet yang semakin 

berkembang, serta meningkatnya kualitas perangkat 

digital yang menyebabkan berubahnya metode 

belajar, peerta didik lebih menyukai pembelajaran 

dengan internet daripada pembelajaran  nyata, belajar 

melalui model nongkrong hingga menghasilkan istilah 

"nongkrong akademik" (Yasin, t.t.). Penerapan 

kurikulum dengan basis humanistik di era 

perkembangan internet saat ini memberikan peluang 

bagi  pendidikan untuk mewujudkan pembelajaran 

yang efisien dengan peserta didik sebagai tjuan 

pembelajaran, dengan fokus pada kebebasan peserta 

didik yakni dengan membantu  mereka menemukan 

bakat, keterampilan, serta karakter mereka, mendidik 

mereka menjadi orang yang sadar akan lingkungan 

sosial mereka, dan bijak menggunakan teknologi 

tanpa kehilangan kewajiban sebagai makhluk sosial 

(Khumaini, 2022). 

Upaya yang diambil adalah melalui penerapan 

kurikulum Merdeka Belajar, kurikulum yang 

menawarkan variasi belajar dan mengajar yang 

beragam dalam kurikulum, hingga memungkinkan 

peserta didik memiliki peluang dalam menggali 

keilmuannya secara mendalam serta memperhebat 
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kecakapan individu peserta didik. Dalam hal ini 

pendidik memiliki fleksibilitas untuk memilih 

berbagai alat bantu pembelajaran yang dapat 

dikostumisasi sesuai minat bakat peserta didik, 

memungkinkan mereka dapat lebih aktif terlibat dan 

berpartisipasi dalam proses belajar (Fauzi, 2022).  

Berdasarkan keputusan Kementerian 

Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia 

(Kemendikbud RI), mengesahkan regulasi baru di 

ranah pendidikan saat ini yang Memberikan sekolah 

lebih banyak kelonggaran dalam merancang 

pembelajaran yang memenuhi kebutuhan individual 

peserta didik, memungkinkan pendekatan yang lebih 

fleksibel dan responsif terhadap keragaman belajar. 

Yang disebut dengan “kebebasan belajar”. Kebebasan 

belajar yang berkembang seiring dengan pertumbuhan 

jumlah tantangan dalam pendidikan, terutama yang 

menekankan pada pemberdayaan individu (Rahman 

dkk., 2023). 

Urgensi kurikulum Merdeka sangat krusial 

karena mencakup pedoman pembelajaran untuk 

mencapai pembelajaran yang efektif yang dirancang 

sedemikian rupa mengikuti perkembangan di berbagai 

aspek demi kemajuan pembelajarn di berbagai bidang 

keilmuan, salah satunya dalam bidang pembelajaan 

bahasa. Bahasa yang menjadi sebauh alat komunikasi 

global juga memiliki peran pentig dalam pendidikan 

dan penyerapan ilmu pengetahuan, seperti penutur 

yang menguasai bahasa asing yang mendukung 

jangkauan dan penyebaran pengetahuan yang lebih 

luas. Sebagaimana bahasa Arab yang memiliki peran 

penting dalam pendidikan untuk membimbing 

perkembangan dan membantu pertumbuhan karakter 
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peserta didik pada suatu lembaga pendidikan, salah 

satunya pendidikan Islam, serta memiliki hubungan 

yang struktural dengan alat budaya (Nasution & 

Lubis, 2023). Oleh karena itu, dengan adanya 

kurikulum Merdeka ini diharapkan dapat 

mengembangkan kualitas pembelajran, khususnya 

dalam pembelajaran bahasa Arab, yang menjadi objek 

penelitian ini. 

Penerapan kurikulum Merdeka Belajar pada 

pembelajaran bahasa Arab sejauh ini tidak selalu 

mudah. Dari beberapa kasus problematika yang ada 

menunjukkan bahwa, sejumlah kendala dihadapi 

pendidik saat melaksanakan kurikulum Merdeka pada 

pembelajaran bahasa Arab yang meliputi kendala 

keterbatasan kapasitas pendidik dalam mengajar dan 

menyusun menejemen pembelajaran bahasa Arab 

kurikulum Merdeka, kurangnya workshop pembinaan 

bagi tenaga pendidik bahasa Arab kurikulum 

Merdeka, serta kurangnya partisipasi serta peran aktif 

orang tua dalam proses pembelajaran (Yansah dkk., 

2023). Dalam potret lain problematika pembelajaran 

bahasa Arab kurikulum Merdeka terjadi di SDIT Al-

Ihsan Colomadu, mendapati beberapa hambatan 

utama berupa kurangnya pelatihan dan workshop 

pembelajaran bahasa Arab kurikulum Merdeka 

Belajar bagi pendidik, kurangnya persiapan prasarana, 

dan keterbatasan pendidik dalam mendesain 

pembelajaran dan memanfaatkan teknologi untuk 

memaksimalkan pelaksanaan kurikulum merdeka, 

diperlukan upaya berkelanjutan untuk meningkatkan 

kapasitas pendidik dan melengkapi fasilitas sekolah 

(Indriani dkk., 2023).  Hal ini menjadi tantangan 

dalam pembelajaran bahasa Arab kurikulum Merdeka 
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Belajar, yang perlu diatasi guna meningkatkan 

efektivitas pembelajaran. 

Sebagaimana di SD Muhammadiyah 

Tanjungkulon Kajen Pekalongan yang telah 

menerapkan kurikulum Merdeka, dengan penenrapan 

bertahap di setiap jenjang pertahun dan di setiap 

pembelajaran, termasuk dalam pembelajaran bahasa 

Arab. Pembelajaran bahasa Arab sendiri dimulai pada 

jenjang kelas tiga, empat, lima, dan enam dengan 

kondisi pembelajaran bahasa Arab dengan pedoman 

kurikulum Merdeka, yang mana pembelajaran bahasa 

Arab dengan kurikulum ini mendapati hambatan-

hambatan yang mana hal ini perlu diatasi.  

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan 

bersama pendidik bahasa Arab telah disampaikan 

bahwa beberapa problem berupa ketersediaan sumber 

daya, barupa perangkat ajar maupun sarana 

pendukung baik berupa perangkat teknologi yang 

kurang menjadi suatu tantangan yang signifikan yang 

memperngaruhi menejemen pembelajaran bahasa 

Arab kurikulum Merdeka Belajar yang lebih efektif 

(Mustianingsih, wawancara pribadi, 21 Mei 2024). 

Dalam konteks ini, peran aktif pendidik bahasa 

Aarab SD Muhammadiyah Tanjungkulon menjadi 

sangat penting. Melalui dukungan penuh dari pihak 

sekolah, kolaborasi antara pendidik, orang tua, dan 

komunitas setempat, serta pemanfaatan sumber daya 

yang ada, pembelajaran bahasa Arab kurikulum 

Merdeka dapat menjadi peluang untuk meningkatkan 

mutu pendidikan islami dan membekali peserta didik 

dengan keterampilan bahasa Arab yang efektif seta 

relevan untuk kemajuan peradaban Islam di masa 

mendatang. 
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 Berdasarkan konteks permasalahan tersebut, 

peneliti berharap hasil penelitian ini akan memberikan 

kontribusi posisitif untuk perkembangan kurikulum 

modern saat ini dan di masa yang akan datang serta 

kemajuan dan efektivitas praktik proses belajar 

mengajar bahasa Arab di zaman modern, sebagaimana  

kurikulum Merdeka Belajar yang menganut prinsip 

pendidikan modern, serta harapannya penelitian dapat 

memberikan acuan dan kontribusi yang bermanfaat 

dalam meningkatkan kualitas pendidikan di 

Indonesia, maka dengan pemahaman deskripsi di atas 

peneliti mengangkat tema penelitian dengan judul 

“Poblematika Pembelajaran Bahasa Arab Kurikulum 

Merdeka Belajar di SD Muhammadiyah 

Tanjungkulon Kajen Pekalongan". 

1.2 RUMUSAN MASALAH 

1. Bagaimana pembelajaran bahasa Arab kurikulum 

Merdeka Belajar di SD Muhammadiyah 

Tanjungkulon, Kajen, Pekalongan? 

2. Apa saja problematika pembelajaran bahasa Arab 

kurikulum Merdeka Belajar di SD 

Muhammadiyah Tanjung Tanjungkulon Kajen, 

Pekalongan? 

3. Apa saja upaya dan solusi problematika 

pembelajaran bahasa Arab kurikulum Merdeka 

Belajar di SD Muhammadiyah Tanjungkulon, 

Kajen, Pekalongan? 

1.3 TUJUAN PENELITIAN 

1. Untuk mendeskripsikan bagaimana pembelajaran 

bahasa Arab kurikulum Merdeka Belajar di SD 

Muhammadiyah Tanjungkulon, Kajen, 

Pekalongan. 
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2. Untuk mengetahui problematika pembelajaran 

bahasa Arab kurikulum Merdeka Belajar di SD 

Muhammadiyah Tanjung Tanjungkulon, Kajen, 

Pekalongan. 

3. Untuk mengetahui upaya dan solusi dalam 

menyikapi problematika pembelajaran bahasa 

Arab kurikulum Merdeka Belajar di SD 

Muhammadiyah Tanjungkulon, Kajen, 

Pekalongan. 

1.4 KEGUNAAN PENELITIAN 

1. Secara Teoritis 

Harapannya hasil dari penenlitian ini 

memberikan kontribusi pemikiran yang berharga 

bagi para paktisi yang berkecimpung dalam dunia 

pendidikan terhadap pentingnya  bahasa Arab dan 

dapat memberikan dukungan dan panduan dalam 

mengoptimalkan pembelajaran bahasa Arab 

kurikulum Merdeka Belajar, serta diharapkan 

penelitian ini memberikan kontribusi referensi dan 

perbandingan untuk penelitian-penelitian 

berikutnya, terutama dalam bidang pembelajaran 

dan pendidikan bahasa Arab. 

2. Secara Praktis 

a. Bagi Lembaga Pendidikan 

 Bagi lembaga SD Muhammadiyah 

Tanjungkulon Kajen, Pekalongan, diharapkan 

penelitian ini akan menjadi kontribusi ilmiah 

dalam hal memberikan sumbangan pemikiran 

yang berharga untuk mengoptimalkan upaya 

sekolah dalam meningkatkan pembelajaran, 

terutama dalam hal peningkatan pengetahuan 

bagi pendidik dan peserta didik bahasa Arab 

serta sebagai kontribusi intelektual untuk 
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memaksimalkan upaya sekolah untuk 

meningkatkan kualitas pembelajaran bahasa 

Arab. 

b. Bagi Pendidik 

Diharapkan penenlitian ini memberikan 

kontribusi intelektual dalam memperluas 

wawasan dalam pembelajaran bahasa Arab 

dengan penenrapannya kurikulum Merdeka 

Belajar. 

c. Bagi peneliti 

Diharapkan penelitian 

menyumbangkan kontribusi positif berupa 

wawasan keilmuan, dan penegalaman baru 

secara langsung mengenai pembelajaran 

bahasa Arab kurikulum Merdeka Belajar. 

1.5 PEMBATASAN PENELITIAN 

Agar penelitian ini berjalan dengan baik dan 

terarah maka peneliti menetapkan pembatasan 

penelietian yang akan dikaji secara rinci dan 

mendalam dalam  mengeksplorasi problematika 

pembelajaran bahasa Arab kurikulum Merdeka 

Belajar yang  mencakup aspek perencanaan, 

pelaksanaan, dan evaluasi pembelajaran dalam basis 

Kurikulum Merdeka Belajar di SD Muhammadiyah 

Tanjungkulon, Kajen, Pekalongan. 

1. Perencanaan: 

Penelitian ini dibatasi pada proses 

perencanaan pembelajaran Bahasa Arab 

kurikulum Merdeka Belajar yang dilaksanakan 

oleh pendidik di SD Muhammadiyah 

Tanjungkulon, Kajen, Pekalongan. Perencanaan 

yang meliputi analisis CP guna menentukan 

Tujuan Pembelajaran TP dan Alur Tujuan 
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Pembelajaran ATP sebagai acuan 

mengembangkan perangkat modul ajar, serta 

asesmen diagnostik untuk mengetahui kompetensi 

peserta didik yang hasilnya digunakan untuk 

merencanakan pembelajaran sesuai kebutuhan 

pesrta didik. 

Penelitian tidak akan mencakup aspek 

perencanaan di luar pembelajaran bahasa Arab 

atau aspek perencanaan yang tidak terkait 

langsung dengan proses pembelajaran di kelas. 

2. Pelaksanaan: 

Fokus penelitian terbatas pada pelaksanaan 

pembelajaran di dalam kelas melalui analisis dan 

observasi dalam proses pembelajaran bahasa Arab 

kurikulum Merdeka yang dilaksanakan. Penelitian 

ini tidak akan mencakup pelaksanaan 

pembelajaran di mata pelajaran lain atau kegiatan 

pembelajaran di luar kelas formal. 

3. Evaluasi: 

Penelitian dibatasi pada evaluasi pembelajaran 

bahasa Arab dalam konteks asesmen kurikulum 

Merdeka Belajar, meliputi asesmen formatif dan 

sumatif. Penelitian ini tidak mencakup evaluasi 

hasil belajar di mata pelajaran lain atau aspek 

evaluasi yang tidak berhubungan langsung dengan 

pembelajaran bahasa Arab. 

1.6 SISTEMATIKA PENULISAN 

Untuk memudahkan jalannya penelitian, 

penggunaan sistematisasi yang dijelaskan secara 

bertahap dari satu bab ke bab lainnya menjadi 

pendekatan lazim dalam menyusun karya ilmiah. 

Berikut adalah susunan sistematika yang digunakan: 
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Bab I,  Berisi, Pendahuluan yang mencakup 

latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan 

masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, 

pembatasan penelitian dan sistematika penulisan. 

Bab II, Berisi, Landasan teori yang mencakup, 

deskripsi teori, meliputi teori pembelajaran bahasa 

Arab, teori problematika pembelajaran bahasa Arab 

dan teori kurikulum Merdeka Belajar, penelitian yang 

relevan dengan  judul penelitian. Dan yang kerangka 

berfikir. 

Bab III,  Berisi, Metode penenlitian yang 

meliputi jenis penelitian, subjek dan objek penelitian, 

Data dan Sumber Data,  metode pengumpulan data, 

teknis analisis data,dan uji keabsahan data. 

Bab IV, Berisi, Hasil dan analisis penelitian 

terkait, penerapan kurikulum Merdeka Belajar dalam 

pembelajaran bahasa Arab,  problematika 

pembelajaran bahasa Arab kurikulum Merdeka 

Belajar, dan upaya dan solusi problematika 

pembelajaran bahasa Arab kurikulum Merdeka 

Belajar. 

Bab V, Berisi, Penutup, meliputi kesimpulan 

dan saran. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

5.1 KESIMPULAN 

Berdasarkan hasil temuan penelitian, peneliti 

menyimpulkan bahwasanya pembelajaran bahasa Arab 

kurikulum Merdeka di SD Muhammadiyah 

Tanjungkulon, Kajen, Pekalongan adalah sebagai 

berikut: 

1. Pembelajaran bahasa Arab kurikulum Merdeka 

Belajar di SD Muhammadiyah Tanjungkulon, saat 

ini belum maksimal dan masih dalam tahap 

adaptasi terhadap kurikulum Merdeka, melihat dari 

kendala utama dari perencanaan pembelajaran 

bahasa Arab kurikulum Merdeka yang belum 

teesusun secara sistematis disebabkan banyaknya 

perangkat pembelajaran yang harus dipersiapkan 

oleh pendidik dan keterbatasan sarana prasarana 

teknologi yang tidak serta merta terpenuhi, hal ini 

memerlukan efisiensi waktu, sumber daya, dan 

biaya yang baik untuk meyiapkannya. 

2. Pembelajaran bahasa Arab dengan basis kurikulum 

Merdeka Belajar di SD Muhammadiyah 

Tanjungkulon mengalami beberapa problematika, 

secara rinci problematika ini meliputi: (1) 

Pemahaman pendidik terhadap penerapan 

kurikulum Merdeka dalam pembelajaran bahasa 

Arab. (2) Perencanaan pembelajaran yang belum 

optimal. (3) Lemahnya motivasi dan keterampilan 

peserta didik. (4) Keterbatasan sarana prasarana 

teknologi. 



 

 

3. Upaya dan solusi pendidik bahasa Arab Arab di SD 

Muhammadiyah Tanjungkulon dalam  mengatasi 

dan menyikapi problematika pembelajaran bahasa 

Arab kurikulum Merdeka adalah: (1) Optimalisasi 

kompetensi pendidik bahasa Arab, dengan 

dukungan kepala sekolah dan Sharing dengan 

tenaga pendidik lainnya. (2) Optimalisasi 

manajemen waktu pendidik bahasa Arab, dilakukan 

dengan memanajemen waktu dengan baik dalam 

mempersiapkan pembelajaran bahasa Arab 

kurikulum Merdeka. (3) Optimalisasi peningkatan 

motivasi dan keterampilan peserta didik, dilakukan 

dengan dengan memberikan pembelajaran yang 

menarik bagi peserta didik yang kurang dalam 

motivasi belajar, bimbingan personal bagi peserta 

didik dalam meningkatkan keterampilannya untuk 

mendukung motivasi belajarnya, dan melibatkan 

orang tua dalam proses belajar peserta didik, dan 

yang ke (4) Optimalisasi perangkat teknologi yang 

tersedia, dengan mengoptimalkan internet dalam 

mengembangkan metode dan media pembelajaran 

dan penggunaan Handphone untuk mendukung 

pembuatan karya peserta didik. 

5.2 SARAN 

Agar kegiatan pembelajaran bahasa Arab 

dengan basis kurikulum Merdeka di SD 

Muhammadiyah Tanjungkulon ini dapat berjalan 

dengan lancar, maka peneliti membuat saran sebagai 

berikut: 

1. Diharapkan kepada kepala sekolah untuk 

memperhatikan perkembangan kompetensi 

pendidik bahasa Arab di SD Muhammadiyah 

Tanjungkulon ini dengan melaksanakan 



131 

 

bimbingan dan pelatihan teknis terkait 

pembelajaran bahasa Arab kurikulum Merdeka 

untuk mengembangkan kompetensi pendidik agar 

pembelajaran bahasa Arab kurikulum Merdeka 

segera berlangsung maksimal dan efektif bagi 

peserta didik. 

2. Pendidik mata pelajaran bahasa Arab diharapkan 

untuk tetap konsisten dalam mengamati serta 

menganalisis kondisi, sikap, perilaku, dan 

perkembangan peserta didik. Selain itu, pendidik 

perlu terus berupaya mengembangkan 

perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi 

pembelajaran bahasa Arab dalam implementasi 

kurikulum Merdeka Belajar. Upaya ini dilakukan 

agar dapat menerapkan strategi dan metode 

pembelajaran yang efektif dan mengoptimalkan 

penggunaan perangkat dan media pembelajaran 

berbasis teknologi yang inovatif, interaktif, dan 

berpusat pada peserta didik. Dengan demikian, 

pembelajaran dapat berlangsung optimal dan 

menjadikan pembelajaran menarik bagi peserta 

didik. 

3. Diharapkan bagi peserta didik untuk selalu 

semangat dan bersungguh-sungguh dalam 

mengikuti pembelajaran bahasa Arab di SD 

Muhammadiyah Tanjungkulon. 

4. Disarankan bagi orang tua peserta didik untuk 

memberikan controlling atau pengawasan, 

perhatian, dan bimbingan ketika berada di rumah, 

karena masifnya perkembangan teknologi yang 

menawarkan kemudahan aksesnya saat ini yang 

dapat menjadikan peserta didik kehilangan 

semangat dan waktu dalam belajar terutama diluar 



 

 

sekolah, tidak lain demi keberhasilan proses 

belajar peserta didik. 
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