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ABSTRAK 
 
 

Nama   : Nurul Setiawati 
Program Studi  : Arab 
Judul  : Bahasa Arab TKI di Arab Saudi 

 Sebuah Analisis Gramatikal Bahasa Arab Nonstandar  

 

 

Skripsi ini membahas bahasa Arab TKI  di Arab Saudi yang dipandang dari aspek fonologi, 
morfologi, dan sintaksis. Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis komparatif, 
yaitu dengan membandingkan bahasa Arab standar dan bahasa Arab nonstandar. Signifikansi 
analisis ini yaitu untuk memaparkan kepada pembaca mengenai perubahan fonologi, morfologi, 
dan bentuk kalimat dalam bahasa Arab nonstandar. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan 
pendapat Lado mengenai bilingualisme. Data dalam skripsi ini secara garis besar berasal dari 
kuesioner, modul pengajaran, dan hasil pengamatan. Hasil analisis dari aspek fonologi menyatakan 
bahwa terdapat beberapa perubahan bunyi dalam bahasa Arab nonstandar yaitu afesis, apokop, 
sinkop, proteis, dan paragog. Dari Aspek morfologi ditemukan bahwa dalam bahasa Arab 
nonstandar juga terdapat proses derivasi dan infleksi. Dan dari aspek sintaksis, kalimat dalam 
bahasa Arab nonstandar terdiri dari kalimat minor, kalimat mayor, kalimat nomina, kalimat verba, 
kalimat tanya, kalimat perintah, dan kalimat larangan. Selain itu, penulis menganalisis bagaimana 
penguasaan bahasa Arab TKI di Arab Saudi. 
 
Kata kunci: 
Bahasa Arab nonstandar, bahasa Arab TKI, fonologi,  morfologi, sintaksis. 
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ABSTRACT 
 

 

 

Name  : Nurul Setiawati 

Program of Study  : Arabic 

Tittle  : Arabic language by Indonesian employers in Saudi Arabia 

A gramatial analysis of  nonstandard Arabic 

 

 
This research describes about the Arabic language by Indonesian employers that looked from 
phonology, morphology, and syntactic aspect. An analysis method that used in this research is 
comperative analysis which compared standard Arabic with nonstandard Arabic.  signification of 
this analysis are describe readers about changes of phonology, morphology and sentence form in 
nonstandard Arabic. This research using lado’s perfective about bilingualisme. The data in this 
paper outlines obtained from questionnaires, teaching modules, and from the observations. The 
results of analize phonological aspect states that there are some sound changes in Arabic 
nonstandard namely afesis, apokop, syncope, proteis, and paragog. From Morphology Aspect in 
Arabic found that there are processes nonstandard derivations and inflections. From syntax aspect, 
sentence in nonstandard Arabic consists of minor phrase, major phrase, noun phrase, verb phrase, 
interrogative, imperative, and negative commands. In addition, the writer analyze how Indonesian 
employers mastery nonstandar Arabic in Saudi Arabia. 

 

Keyword: 

Nonstandard Arabic, Arabic language by Indonesian employers, phonology, morphology, 
syntactic. 
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  الملخص

 

 سيتياوتيال نور:  سمالا

 اللغة العربية : القسم 

ة عربية لغة الال عن قواعد اللغة في تحليلال السعودية اللغة العربية  العمال الاندونيسية في المملكة العربية : العنوان ّ   العامي

  

علم  والتحليل عنها في مجال ندونيسية في المملكة العربية السعوديةالعمال الإ لديظواهر اللغة العربية  قالة عنالم ههذ تبحث

ةعربية لغة الال فيالأصوات والنحو والصرف  ّ  العربية الفصحىاللغة  بمقارنة  قارنالمتحليل  هو بحثال االمستخدم في هذ ومنهج . العامي

 في الجملةتشكيل  و الصرفو  علم الأصوات حول التغييرات في ئر اأن يوضح للق هو بحثهذا ال في المغزىو  .العامية  العربية واللغة

ة اللغة العربية ّ ، الاستبيانات من أكثرهاا البحث هذ البيانات في تأتي. طبقت الكاتبة لهذا البحث منظر لادو عن ثنائي الغة  . العامي

ة الدراسةو  ة وهي العربي الصوت في بعض التغيرات تعتبر أن فيها علم الأصوات ناحية من التحليل نتائجو   .والمراقبة،  مادّ ّ ة العامي

ة اللغة العربي فيو . بركون و ،  بروتيس،  إغماء ، أفيسيس، أفوكف ّ الجملة ،  النحويةناحية  ومن  .التصريفالاشتقاق و  اجرءاتة العامي

ة العربي اللغة في ّ  جملةالإستفهام و  جملة، يةالفعل جملة،  يةسمالا جملة،  رئيسية عبارة، غير القياسية التعديلات جملة من تتكونة العامي

ة بفعل ّ ّ  إتقان تحلل ةتباالك، فإن  وبالإضافة إلى ذلك . الأمر والنهي فعلي  اللغة السعودية منفي المملكة العربية  الاندونيسية لاالعم

ة و  العربية ّ ة الفصيحمقارننة بين لغتهم العامي ّ   .اللغة العربي

  :كلمات البحث 
ة اللغة العربية  ّ ال الاندونيسية بمملكة العربية السعودية  اللغة العربيةو ، العامي ّ  وعلم النحو،  علم الصرفو علم الأصوات ، و ، لدي العم
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1. Konsonan 

Huruf Arab Huruf Latin Huruf Arab Huruf Latin 

�� tidak 

dilambangkan 
�� th 

�� b �� zh 

�� t �� ’ (apostrof) 

�� ts 	� gh 


� j �� f 

�� h � q 

�� kh �� k 

�� d �� l 

�� dz �� m 

�� r �� n 

�� z �� w 

�� s �� h 

�� sy �� ? 

�� sh �� y 

�� dh   
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2. Vokal 

Vokal bahasa Arab seperti bahasa Indonesia terdiri dari vokal tunggal atau 

monoftong dan vokal rangkap atau diftong. 

2.1 Vokal tunggal  

Vokal tunggal bahasa Arab yang dilambangkan berupa tanda atau 

harakat, transliterasinya sebagai berikut: 

Tanda Nama Huruf latin 

�� �� � /dhammah/ u  

��!�� � /fathah/ a  

��"�� � /kasrah/ i 

  

Contoh:  (1) #$%&#'  : /hasuna/ 

  (2) �#(#)*+   : /kataba/ 

  (3)�#,-.#/����: /’alima/ 

 

2.2 Vokal Rangkap 

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara 

harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf 

 

 

 

Tanda Huruf latin 

��0�!� � ai 
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��0�!� � au 

 

Contoh:  (4) #102*+ : /kaifa/ 

  (5) 3�04*5 : /qaulun/ 

 

3. Vokal Panjang 

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, 

transliterasinya berupa 

Tanda Huruf latin 

���!� � â 

���"� � î 

��� � � û 

 

Contoh: (6) *�6*5   /qâla/ 

  (7) 7-8   /fî/ 

  (8) *�04%9-.0&%: /muslimûn/ 

4. Tâ? Marbûthah  

1.  ; /tâ? Marbûthah/ non-asimilatif yang mendapat harakat fathah, 

kasrah, dhammah, dan sukun transliterasinya adalah /t/.  

Contoh:  (9) <=#>?-@*A��  /al-madînatu/ 

2. � /tâ? marbûthah/ asimilatif 

Tâ? marbûthah yang mati atau mendapat harakat sukun, 

transliterasinya adalah /h/. Transliterasi ini juga berlaku jika kata yang 
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�

diakhiri dengan tâ? marbûthah merupakan kata terakhir pada sebuah 

frase atau kalimat.  

Contoh:  (10) ;#�B4#><A��<=#>?-@*A�  /al-madînatu l-munawwarah/ 

5. Tanwin 

Tanda Huruf latin 

��C�� � un 

��D�� � an 

��E�� � in 

 

Contoh: (11) 3F02*G  /lailun/ 

  (12) HI02*G /lailan/�

  (13) JF02*G  /lailin/ 

6. Syaddah (Tasydîd) 

Syaddah atau tasydîd dilambangkan dengan tanda (�K��). Dalam 

transliterasi ini, tanda syaddah dilambangkan dengan konsonan kembar. 

Contoh: (14) �07LM#�  /rabbî/ 

 

7. Artikel 

Artikel takrif dilambangkan dengan �� /al /, namun dalam transliterasi ini 

penulisan artikel tidak dibedakan atas artikel yang diikuti oleh huruf 

syamsiyyah (huruf-huruf asimilatif) dan artikel yang diikuti oleh huruf 

qamariyyah (huruf-huruf tak asimilatif). Al qamariyyah maupun 

syamsiyyah penulisannya dipisah dengan kata yang mengikutinya dengan 

menggunakan tanda penghubung. 

1. Artikel yang diikuti oleh huruf syamsiyyah 
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Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyyah ditrasnsliterasikan 

secara asimilatif terhadap huruf awal dari nomina yang disandangnya. 

Contoh (15) %N09BOG��   /al-syamsu/ 

2. Artikel yang diikuti oleh huruf qamariyyah 

Artikel ��  /al/ yang diikuti oleh huruf qamariyyah ditransliterasikan 

dengan cara tak asimilatif terhadap huruf awal dari nomina yang 

disandangnya sesuai dengan bunyinya. 

Contoh (16) �%P#9*QG�  /al-qamaru/ 

3. Artikel ��  /al / syamsiyyah ataupun qamariyyah yang didahului oleh 

kata lain dan pelafalannya disambung, maka transliterasinya tanpa 

didahului vokal /a/  

Contoh: (17) N09BOG��%�04%R /nûru l-syams/ 

  (18) =#:BP*S<A��<=TS#:�/makkatu l-mukarramah/ 

 

8. Hamzah 

� Hamzah mati dan hamzah hidup yang terletak di belakang konsonan 

atau vokal rangkap (diftong) dalam suatu kata dilambangkan dengan 

tanda /?/ contoh (19) �<U%VW#X�  /ta?khudzu/, (20) �3Y02#Z  /syai?un/ 

� Hamzah yang terletak di akhir dilambangkan dengan tanda /?/  

contoh (21) �*[#P*5  /qara?a/ 

� Hamzah yang terletak di awal tidak dilambangkan� dengan tanda /?/ 

contoh (22) �T�\ /?inna/ 

� Hamzah washal ditengah kalimat tidak dilambangkan; dan huruf 

setelahnya dipisahkan dengan tanda hubung, contoh (23)� �07]>̂09#'0��#��

/warhamnî/ 
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Keterangan: 

Transliterasi yang digunakan dalam penulisan skripsi ini berdasarkan Surat 

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan 

Republik Indonesia Nomor: 158 tahun 1987 dan Nomor 0543 b/U/1987 tertanggal 

22 Januari 1988. Namun penulis juga melakukan modifikasi pada huruf-huruf 

tertentu karena alasan teknis.  
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DAFTAR SINGKATAN DAN LAMBANG 

Daftar Singkatan 

BAS  : Bahasa Arab Standar 

BAN  : Bahasa Arab Nonstandar 

TKI  : Tenaga Kerja Indonesia 

TKW  : Tenaga Kerja Wanita 

TKL  : Tenaga Kerja Laki-laki 

 

Daftar Lambang 

/.../  : Mengapit transliterasi 

[...]  : Mengapit transkripsi 

‘...’  : Menunjukkan arti atau terjemahan 

cetak miring : Menunjukkan bahasa asing dan judul buku  

cetak tebal : menunjukkan penekanan pada sebuah kata 
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GLOSARIUM 

 

Afesis  :   proses perubahan bunyi antara bahasa kerabat 

berupa penghilangan sebuah fonem pada awal 

sebuah kata 

Ajektif  :  kata sifat 

Apokop   :   perubahan bunyi berupa menghilangnya 

sebuah fonem pada akhir kata 

Asimilasi  :  perubahan bunyi di mana dua fonem yang 

berbeda dalam suatu bahasa mengalami 

perubahan bunyi menjadi fonem yang sama. 

Bilingualisme  :  kemampuan seseorang terhadap dua bahasa 

yaitu bahasa pertama dan bahasa kedua 

Construct phrase (b.Ing) :  satu nomina diikuti oleh nomina lain yang 

menunjukkan pembatasan keterangan atas 

nomina yang sebelumnya hingga membuatnya 

menjadi definitif, sekalipun tanpa artikel (al-) 

Derivasi :   pengimbuhan afiks yang tidak bersifat infleksi 

pada bentuk dasar untuk membentuk kata 

Epentesis  : proses perubahan kata berupa penambahan 

sebuah fonem  di tengah kata. 

Fonologi   :  studi bunyi bahasa yang berkenaan dengan 

sistem bahasa, organisasi bahasa, serta 

merupakan studi fungsi linguistis bahasa 

Idhâfah (b.A) :  bentuk penyandaran suatu isim dengan isim 

yang lain 

Infleksi :    afiksasi bentuk kata (dalam bahasa fleksi) 

yang menunjukkan berbagai hubungan 

gramatikal 

Istiqâq (b.A) :    derivasi 
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Metatesis  : proses perubahan bunyi yang berwujud 

pertukaran tempat dua fonem. 

Morfem :  bentuk bahasa terkecil yg mempunyai makna 

secara relatif stabil dan tidak dapat dibagi atas 

bagian bermakna yg lebih kecil 

Morfologi : cabang ilmu linguistik yang mempelajari 

tentang morfem 

Paragog   : perubahan berupa penambahan fonem pada 

akhir kata. 

Preposisi :    kata depan 

Protesis   : proses perubahan kata berupa penambahan 

sebuah fonem pada awal kata. 

Sinkop   : perubahan bunyi yang berupa penghilangan 

sebuah fonem yang berada ditengah kata 

Sintaksis   : sublinguistik yang mempelajari gramatika 

struktur antarkata 

Transkripsi :    penyalinan teks dengan mengubah ejaannya ke 

dalam ejaan lain untuk menunjukkan lafal 

bunyi unsur bahasa yang bersangkutan 

Transliterasi :   penggantian huruf demi huruf dari aksara Latin 

ke aksara lain tanpa mengindahkan lafal bunyi 

kata yang sebenarnya 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Manusia adalah mahluk sosial karena dalam kehidupan ia bergantung kepada 

manusia lain. Karena itu, manusia harus dapat memahami pesan yang 

disampaikan oleh manusia lain melalui suatu komunikasi, baik yang bersifat 

verbal maupun nonverbal. Dalam komunikasi tersebut, terdapat bahasa yang 

mampu merefleksikan makna yang berasal dari tacit knowledge (pengetahuan 

yang masih berada dalam pikiran) seseorang ke dalam explicit knowledge 

(pengetahuan yang sudah diutarakan) sehingga dapat dipahami oleh orang lain.  

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ketiga (2007:88), bahasa 

memiliki arti ‘sistem tanda bunyi yang arbitrer1, yang digunakan oleh anggota 

suatu masyarakat untuk bekerja sama, berinteraksi, dan mengidentifikasi diri’. 

Sebagai sebuah sistem, maka bahasa terbentuk oleh suatu aturan, kaidah, atau 

pola-pola tertentu, baik dalam bidang bunyi, tata bentuk kata, maupun tata 

kalimat.  

Menurut Lubis dan Siregar (1985:1), bahasa dalam bahasa Inggris disebut 

language, berasal dari kata lingua dalam bahasa Latin, yang berarti ‘lidah’. Secara 

umum, pengertian bahasa ialah suatu bentuk ungkapan. Dalam hal ini termasuk 

tulisan, bahasa isyarat, musik, lukisan, dan sebagainya. Namun, wujud dasar 

bahasa adalah ujaran. Dalam buku Pesona Bahasa Langkah Awal Memahami 

Linguistik (2007:4) yang disunting oleh Kushartanti dkk. dijelaskan pula bahwa 

bahasa merupakan sebuah bunyi sehingga manusia dapat berbahasa tanpa 

mengenal tulisan. Tulisan merupakan sebuah turunan dari bunyi sehingga tulisan 

hanya besifat sekunder. 

Badri dalam bukunya yang berjudul Ilmu l-Lughah l-Mubarmaj (1982: 3) 

mengungkapkan bahwa bahasa adalah suatu sistem bunyi. Semua bahasa dapat 

diucapkan, bahasa dipakai sebagai perantara berbicara untuk berkomunikasi antar 

                                                             
1Arbiter ialah tidak ada ketentuan atau hubungan  antara suatu lambang bunyi dengan benda atau 
konsep yang dilambangkannya. 

Bahasa Arab ..., Nurul Setiawati, FIB UI, 2011

 
 
 
 
 
 
 

     



2 
 

Universitas Indonesia 
 
 

individu dalm suatu masyarakat, bahasa juga terdiri dari bunyi-bunyi yang keluar 

dari mulut atau indera pengucap manusia. 

Lain halnya dengan Ferdinand de Saussure, seorang sarjana Swiss, yang 

dianggap sebagai pelopor linguistik modern. Ia membedakan bahasa dalam tiga 

istilah yaitu langage, langue, dan parole. Langage digunakan untuk menyebut 

bahasa sebagai sistem lambang bunyi yang digunakan manusia untuk 

berkomunikasi dan berinteraksi secara verbal di antara sesamanya. Langue 

digunakan untuk menyebut bahasa sebagai sistem bunyi yang digunakan oleh 

sekelompok manusia tertentu untuk berkomunikasi dan berinteraksi dengan 

sesama, sedangkan parole adalah bentuk ujaran atau tuturan yang dilakukan oleh 

para anggota masyarakat di dalam berinteraksi atau berkomunikasi (Chaer dan 

Agustina, 2004: 30). 

Dari pengertian-pengertian tersebut, dapat disimpulkan bahwa bahasa dalam 

arti luas merupakan ungkapan yang dapat berwujud tulisan, bahasa isyarat, musik, 

lukisan dan sebagainya. Bahasa dalam arti sempit berupa bunyi, yaitu bunyi yang 

dihasilkan oleh alat ucap manusia. Karena berupa bunyi, maka yang dianggap 

primer di dalam bahasa adalah bahasa lisan, yaitu bahasa yang diucapkan, 

sedangkan bahasa tulisan hanya bersifat sekunder yang merupakan bentuk turunan 

dari bunyi atau ujaran. 

Dalam bahasa terdapat beberapa ragam. Utorodewo dkk. dalam buku Bahasa 

Indonesia Sebuah Pengantar Penulisan Ilmiah (2009:3), memaparkan bahwa 

ragam bahasa jika dilihat dari situasi pemakainya ada tiga macam yaitu, ragam 

formal, ragam semiformal, dan ragam nonformal. Bahasa Arab juga mempunyai 

tiga ragam tersebut. Pertama, bahasa Arab Fushah yang merupakan ragam bahasa 

formal. Bahasa Arab Fushah dapat ditemukan dalam teks, seperti pada Alquran, 

Hadits, dan syair-syair zaman jahiliyah. Bahasa Arab Fushah juga merupakan 

bahasa resmi yang digunakan oleh negara-negara Arab. Ragam bahasa kedua, 

yaitu ragam bahasa semiformal, dalam masyarakat Arab dikenal dengan bahasa 

Arab Fashihah. Bahasa Arab Fasihah tidak hanya berupa bahasa tulis yang 

dipakai oleh para pengarang buku, tetapi juga berupa bahasa lisan yang dipakai 

oleh orang yang berpendidikan, media massa, serta digunakan secara luas dalam 

acara di radio dan televisi. Selain itu, bahasa ini juga merupakan bahasa 
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administrasi, perkuliahan, dan surat-menyurat. Ragam terakhir, yaitu bahasa Arab 

‘Ammiyyah, bahasa ini termasuk ke dalam ragam bahasa nonformal. Bahasa 

‘Ammiyyah digunakan pada kehidupan sehari-hari masyarakat Arab. Penggunaan 

bahasa Arab ‘Ammiyyah ini berbeda di setiap negara Arab. Hal ini dipengaruhi 

oleh jarak geografis antara negara yang satu dengan negara yang lainnya. Semakin 

jauh jarak antara kedua negara, semakin jauh pula perbedaan bahasa Arab 

‘Ammiyyahnya. Bahasa arab ‘Ammiyyah dianggap sebagai bahasa rendah oleh 

orang-orang Arab berpendidikan karena dipakai dalam kehidupan sehari-hari dan 

dalam situasi nonformal.  

Bahasa Fushah terbagi menjadi bahasa Arab klasik dan bahasa Arab standar 

modern. Pertama, Bahasa Arab klasik. Bahasa Arab klasik merupakan bahasa 

Arab yang digunakan pada zaman Jahiliyah sampai sebelum zaman modern. Pada 

zaman Jahiliyah, bahasa Arab klasik ini adalah bahasa standar yang digunakan 

dalam sastra Jahiliyah. Bahasa tersebut sangat dibanggakan oleh semua orang 

walaupun pemahaman dan kemampuan berbahasa tidak dapat dicapai oleh setiap 

orang karena susunan dan gaya bahasanya sangat mengagumkan. Bahasa ini 

hanya dapat dicapai oleh golongan terpelajar yang berbakat. Pada waktu itu, 

penggunaan bahasa Arab klasik dalam berbicara dan berkomunikasi juga 

menandakan ketinggian martabat sosial dan kelas tersendiri di masyarakat. Selain 

digunakan dalam sastra Jahiliyah, bahasa Arab klasik juga digunakan dalam 

Alquran dan Hadits setelah Islam datang. Ketika itu bahasa Arab klasik juga 

menjadi bahasa administrasi dan ilmu pengetahuan. Kedua adalah bahasa Arab 

standar modern. Bahasa Arab standar modern adalah bahasa Arab yang digunakan 

masyarakat Arab sejak Prancis menduduki Mesir dalam ekspedisi yang dipimpin 

oleh Napoleon Bonaparte pada tahun 1798 M  hingga saat ini. Bahasa ini 

dipergunakan oleh seluruh negara berbahasa Arab mulai dari Maroko yang 

terletak di belahan barat sampai Iran di belahan timur. Bahasa ini berdasarkan dan 

diilhami bahasa Arab klasik dari abad pertengahan sehingga mempunyai tata 

bahasa yang sama. Selain itu, bahasa Arab standar modern juga digunakan 

sebagai bahasa kaum terpelajar, bahasa kesusastraan, bahasa pemerintahan, 

bahasa perkuliahan, serta bahasa surat-menyurat.  
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Bahasa Arab standar modern merupakan perluasan dari bahasa Arab klasik. 

Perbedaan antara kedua bahasa tersebut hanya terdapat pada perkembangan 

perbendaharaan kata. Perbendaharaan kata dalam bahasa Arab klasik hanya 

terpaku pada kehidupan masa lampau masyarakat Arab, sedangkan dalam bahasa 

Arab standar modern perbendaharaan kata mengikuti perkembangan zaman yang 

disesuaikan dengan kebutuhan kehidupan modern. Ketika Napoleon datang ke 

Mesir, kesadaran kepada ilmu pengetahuan modern mulai berkembang di 

kalangan masyarakat Arab terutama sekelompok masyarakat Mesir yang 

terpengaruh oleh golongan intelektual Eropa. Salah satu contohnya adalah muncul 

para penerjemah dan pengarang di Mesir yang menciptakan istilah-istilah modern.  

Istilah-istilah tersebut mereka gali dari buku-buku ilmiah yang berbahasa Arab 

klasik, kemudian disesuaikan dengan zaman modern dan diterapkan sebagai 

istilah-istilah untuk berbagai bidang ilmu pengetahuan. Oleh karena itu, dapat 

dikatakan bahwa bahasa Arab standar modern adalah bahasa Arab klasik yang 

diperluas dengan menambahkan unsur-unsur modern.  

 Bahasa Arab ‘Ammiyyah berasal dari kata ‘ammah yang berarti ‘umum’. 

Dengan demikian, bahasa Arab ‘Ammiyyah berarti bahasa Arab yang biasa 

dipakai oleh masyarakat umum. Bahasa Arab ‘Ammiyyah adalah bahasa Arab 

yang paling produktif penggunaannya. Hal ini disebabkan karena bahasa Arab 

‘Ammiyyah lebih praktis, tidak seperti bahasa Arab Fushah yang harus 

memerhatikan suatu aturan, kaidah, atau pola-pola tertentu baik dalam bunyi, tata 

bentuk kata, maupun tata bentuk kalimat.  

Bahasa Arab ‘Ammiyyah terdiri dari berbagai dialek. Setiap dialek 

mempunyai ciri khas yang membedakannya dari bahasa standar dan dialek daerah 

lainnya. Seperti yang telah diutarakan sebelumnya, masyarakat Arab lebih banyak 

yang menggunakan bahasa Arab ‘Ammiyyah dalam percakapan sehari-hari, 

sehingga para Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang bekerja di negara Arab pun 

menggunakan jenis bahasa Arab ini.  

Pada saat ini, masalah TKI di Indonesia sedang menjadi tren yang 

diperbincangkan oleh berbagai media massa. Banyak TKI yang mengalami 

perlakuan tidak baik dari para majikan mereka seperti penyiksaan, pemerkosaan, 
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bahkan pembunuhan. Banyak pihak yang berpendapat bahwa bahasa merupakan 

salah satu faktor dari perlakuan tidak baik tersebut.  

Beredarnya opini tersebut membuat penulis merasa tertarik untuk membahas 

mengenai bahasa Arab TKI. Penggunaan frase bahasa Arab TKI bukan berarti 

bahwa terdapat adanya bahasa Arab yang digunakan secara khusus oleh para TKI, 

melainkan hanya sekedar istilah yang digunakan untuk menyebutkan bahasa Arab 

yang digunakan di kalangan TKI. Penulis menggunakan istilah bahasa Arab TKI 

karena menemukan aspek-aspek unik yang terdapat dalam bahasa Arab TKI, 

sehingga penulis menganggap penting penggunaan istilah tersebut. Sebagaimana 

dijelaskan oleh Kridalaksana dalam Kamus Linguistik (1982:67) yang 

menyebutkan istilah adalah ‘kata atau gabungan kata yang cermat yang 

mengungkapkan suatu makna konsep, proses, keadaan atau sifat yang khas dalam 

bidang tertentu’.  

Aspek-aspek yang hanya terdapat dalam bahasa Arab TKI, misalnya dalam 

bidang fonologi, yaitu pengucapan kata قهوة /qahwah/ dalam bahasa Arab Fushah 

menjadi  /kahwa/ كهو gahwa/ dalam bahasa Arab ‘Ammiyah dan menjadi/  قهو

dalam bahasa Arab TKI. Kata قهوة /qahwah/ mengalami perubahan bunyi dari [q] 

menjadi [g] dan menjadi [k]. Selain itu, kata tersebut juga mengalami 

penghilangan fonem /h/ di akhir kata. Dalam bidang morfologi, para tenaga kerja 

wanita (TKW) selalu menggunakan verba imperatif feminin untuk memerintah 

seseorang yang berjenis maskulin. Contohnya, verba imperatif feminin جبي /jibî/ 

‘ambilkan’ digunakan untuk menyuruh seorang laki-laki. Sebaliknya, para tenaga 

kerja laki-laki (TKL) menggunakan verba imperatif maskulin جب /jib/ ‘ambilkan’ 

untuk memerintah seorang perempuan. Dalam bidang sintaksis, misalnya kalimat  

ّب  inti thayib/ ‘kamu (f) baik (m)’. Kalimat tersebut merupakan kalimat/ انت طي

yang salah karena tidak memerhatikan kesesuaian jenis antara subjek dan 

predikat. Selain itu, pembahasan masalah TKI memang sudah banyak dilakukan. 
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Namun, sepengetahuan penulis pembahasan masalah bahasa Arab TKI belum 

pernah dilakukan. Sebab-sebab inilah yang mendorong penulis untuk membahas 

bahasa Arab nonstandar terutama bahasa TKI. 

 

1.2 Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan sebelumnya, terdapat 

beberapa rumusan masalah yang akan dikaji dalam penelitian ini.  

1. Perubahan fonologi apa saja yang terjadi pada bahasa Arab nonstandar? 

2. Bagaimana perubahan morfologi bahasa Arab nonstandar? 

3. Apa saja jenis kalimat dalam bahasa Arab nonstandar? 

4. Bagaimanakah penguasaan bahasa Arab TKI? 

  

1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini, antara lain: 

1. Menjelaskan bentuk-bentuk perubahan fonologi dalam bahasa Arab 

nonstandar.  

2. Menjelaskan proses morfologi dalam bahasa Arab nonstandar.  

3. Menjelaskan jenis-jenis kalimat dalam bahasa Arab nonstandar. 

4. Menjelaskan kemampuan bahasa Arab para TKI.  

 

1.4 Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat sebagai berikut. 

1. Dapat memberikan informasi mengenai perbedaan bahasa Arab standar 

dan nonstandar.  

2. Dapat memberikan khazanah pengetahuan baru kepada pembaca dalam 

memahami bahasa Arab nonstandar. 

3. Dapat mendorong dilakukannya penelitian lain yang berhubungan dengan 

bahasa Arab nonstandar khususnya bahasa Arab TKI. 
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1.5 Metodologi Penelitian 

1.5.1 Tipe dan Metode Penelitian 

Tipe penelitian ini adalah penelitian lapangan (field Research) dengan 

menggunakan metode kualitatif komparatif, dengan cara membandingkan bahasa 

Arab nonstandar dengan bahasa Arab standar. Dalam hal ini berarti bahwa 

penelitian dilaksanakan berdasarkan fakta sebagaimana adanya. Data yang telah 

didapat kemudian diidentifikasi, diklasifikasi, dan dikomparasi. Setelah itu, data 

dianalisis dengan menggunakan teori yang telah ditentukan.  

1.5.2 Korpus Data 

Korpus data dalam penelitian ini berupa data tulisan dan lisan. Pertama-tama 

penulis menyusun angket atau kuesioner yang berisi daftar kata yang akan 

diterjemahkan oleh para TKI. Selain itu, korpus data yang berupa tulisan juga 

diperoleh dari modul yang digunakan oleh PT. Muhdi Setia Abadi dalam 

mengajarkan bahasa Arab untuk para TKI yang berada di Jalan Raya Condet No.7 

Cililitan, Jakarta Timur 13640. Korpus data lisan diperoleh dari para TKI yang 

pernah bekerja di Arab Saudi yang berada di asrama penampungan TKW PT. 

Muhdi Setia Abadi di Jalan Ciliwung I No.56 RT. 009 RW. 06 Kelurahan 

Cililitan, Kecamatan Kramat Jati, Jakarta Timur dan di asrama penampungan 

TKL PT. Muhdi Setia Abadi di Jalan Raya Condet No.7, Cililitan, Jakarta Timur 

13640. 

Dalam penelitian ini informan terdiri atas 13 TKW dan 2 TKL. Syarat yang 

ditentukan untuk menjadikan informan adalah 

1. sudah pernah bekerja di Arab Saudi sekurang-kurangnya 2 tahun, 

2. tidak buta huruf, 

3. menguasai bahasa Arab. 

 

Penentuan lamanya bekerja di negara Arab didasarkan atas pertimbangan 

bahwa informan yang telah lama bekerja di negara Arab seyogyanya telah 

mengerti dan menguasai bahasa Arab. Penentuan informan tidak buta huruf 

dimaksudkan agar data dapat terkumpul dengan lancar karena informan diminta 

untuk menulis dan membaca kembali kuesioner. Syarat yang ditentukan bagi 
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informan menguasai bahasa Arab bertujuan agar memperlancar jalannya 

penelitian. 

1.5.3 Teknik Pengumpulan Data 

 Sebelum penelitian ini dilakukan, terlebih dahulu penulis melakukan studi 

kepustakaan. Melalui studi pustaka ini diperoleh teori yang digunakan untuk 

mendukung penelitian. Teori-teori tersebut diperoleh dari berbagai perpustakaan, 

antara lain Perpustakaan Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya Universitas 

Indonesia dan Perpustakaan Pusat Universitas Indonesia.  

 Di samping melakukan studi pustaka, penulis juga melakukan pengamatan 

atau observasi langsung dengan mendatangi daerah penelitian, yaitu Lembaga 

Pelatihan Penata Laksana Rumah Tangga PT. Muhdi Setia Abadi di Jl. Raya 

Condet No. 7 Cililitan, Jakarta Timur 13640. Metode ini dilakukan untuk 

memperoleh data primer. Pengambilan data dilakukan minimal sekali dalam 

seminggu. Pengambilan data lisan dilakukan dengan cara mengamati para TKI 

ketika proses belajar mengajar dilaksanakan, berbicara langsung dengan para TKI, 

dan bahkan ketika penulis mengajarkan bahasa Arab kepada para TKI di tempat 

penampungan tersebut.  

Setelah mendatangi daerah penelitian dan menemukan informan, penulis 

mengadakan pecatatan secara sistematis dengan menggunakan instrumen yang 

telah disiapkan. 

a. Terjemahan 

 Teknik ini menggunakan instrumen berupa kuesioner yang berupa daftar 

kalimat dalam bahasa Indonesia untuk diterjemahkan ke dalam Bahasa Arab. 

Daftar kata-kata tersebut dikutip dari modul yang disediakan oleh PT Muhdi Setia 

Abadi. Daftar kata tersebut merupakan daftar kata yang digunakan dalam 

kehidupan sehari-hari. 

b. Dokumentasi 

 Teknik dokumentasi dilakukan dengan cara melihat suatu catatan yang berupa 

modul, buku, dan sumber catatan lainnya yang digunakan sebagai bahan ajar oleh 

PT. Muhdi Setia Abadi. 

c. Pengamatan dan pencatatan 

Bahasa Arab ..., Nurul Setiawati, FIB UI, 2011

 
 
 
 
 
 
 

     



9 
 

Universitas Indonesia 
 
 

Teknik ini ditujukan untuk mengamati pemakaian bahasa lisan oleh para TKI. 

Kemudian diadakan pencatatan tentang informasi yang diperlukan dalam 

penelitian ini, terutama unsur-unsur yang belum tercakup dalam instrumen 

terjemahan. 

1.6 Tinjauan Pustaka 

Buku yang pertama yaitu Ungkapan Lisan Bahasa Arab adalah sebuah buku 

karya Lesmana yang diterbitkan oleh Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya 

Universitas Indonesia, Jakarta, pada tahun 2008. Buku ini membahas bahasa Arab 

lisan yang merupakan variasi ujaran tidak resmi yang digunakan di berbagai 

negara Arab, yang penulisannya maupun pengucapannya agak berbeda dengan 

bahasa Arab standar (bahasa Arab standar modern atau bahasa Arab Fushah). 

Buku Ungkapan Lisan Bahasa Arab tersusun menjadi 14 bab dan terbagi menjadi 

beberapa subbab, yaitu dialog, ungkapan, kosa kata, dan gramatika. Tema yang 

disuguhkan dalam setiap bab sangat bervariasi, mulai dari ungkapan salam sampai 

pada tema-tema lain, misalnya di bandara, hotel, universitas, restauran, televisi, 

dan lain sebagainya. Semua bab dalam buku ini Lesmana dijadikan penulis 

sebagai acuan karena di dalamnya terdapat gramatika dari ungkapan-ungkapan 

yang terdapat dalam setiap bab. Misalnya, setelah menyajikan kata-kata yang 

terdapat dalam percakapan di kantor, seperti كيف حال /kaif hâl/ ‘apa kabar’ dan 

 uktub/ ‘tulislah’ Lesmana kemudian menjelaskan kaidah-kaidah/ اكتب

penggunaannya. ككيف حال  /kaif hâlak/ digunakan untuk menanyakan kabar 

kepada seorang laki-laki. ككيف حال  /kaif hâlik/ digunakan untuk menanyakan 

kabar seorang perempuan, dan lain sebagainya. Selain itu, Ia juga menjelaskan 

proses derivasi kata, misalnya, اكتب /uktub/ ‘tulislah’. Kata اكتب /uktub/ berasal 

dari akar kata كتب /katab/. Pembentukan kata اكتب /uktub/ berasal dari kata kerja 

berkala sekarang bagi orang kedua. Cara menggunakan kata kerja ini adalah 

dengan mengganti huruf t- pada awal kata kerja berkala sekarang orang kedua 
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menjadi hamzah. Dalam bukunya tersebut, Lesmana juga mengungkapkan 

berbagai variasi regional, meliputi dialek Levant2, Mesir, dan Semenanjung 

Arabia. Misalnya, di Semenanjung Arab, dalam bahasa Arab standar, fonem /j/ 

diucapkan [j], di Mesir diucapkan [g],  sedangkan di Levant diucapkan [zh]. 

Seperti kata جواب /jawâb/ ‘jawaban’. Di Semenanjung Arab, kata tersebut 

diucapkan [jawâb]. Di Mesir diucapkan [gawâb], sedangkan di Levant diucapkan 

[zhawâb]. Selain itu, Lesmana juga melampirkan sejumlah kosakata bahasa Arab 

lisan yang digunakan di Irak yang dimaksudkan sebagai perbandingan. Contoh, 

kosakata yang digunakan untuk menanyakan kabar di Irak adalah syloon keefek 

‘apa kabar’. Hal ini berbeda dengan daerah yang lain yang biasanya menggunakan 

kosakata  ككيف حال /kaif hâlak/ ‘apa kabar’ (m) atau  ككيف حال /kaif hâlik/ ‘apa 

kabar’ (f). 

Buku yang kedua adalah An Introduction to Egyptian Colloquial Arabic 

karangan T.F. Mitchell. Ia memaparkan tentang bahasa Arab sehari-hari yang 

digunakan di Mesir. Buku ini diterbitkan oleh Oxford University Press, New 

York, Toronto pada tahun 1956. Mitchell membagi buku ini menjadi empat 

bagian. Bagian pertama menjelaskan tentang gramatika dan latihan. Bagian kedua, 

Mitchell memberikan contoh berbagai ungkapan dan percakapan dengan berbagai 

tema. Bagian ketiga memuat kosakata Arab-Inggris maupun Inggris-Arab, 

sedangkan bagian terakhir disajikan kunci jawaban dari setiap latihan. Bagian 

dalam buku ini yang menjadi perhatian penulis adalah bagian pertama. Pada 

bagian pertama, halaman 15 – 115, Mitchell menjelaskan secara detil tentang 

gramatika Egyptian Colloquial Arabic. Misalnya, pada pelajaran ke 15, ia 

memaparkan kata introgatif seperti ?êh berarti apa, lêh berarti mengapa, mîn 

berarti siapa, fên berarti di mana, imta berarti kapan, kam berarti berapa, dan kata 

introgatif lainnya. Kemudian ia memberikan contoh kata introgatif dalam kalimat, 

misalnya huwa fên? ‘di mana dia?, ‘iriftî miênin? ‘Bagaimana kau tahu?’, dll. 

Selain itu, ia juga menjelaskan kaidah-kaidah dalam kalimat interogatif. Misalnya, 

                                                             
2 Levant merupakan wilayah Mediterania Timur yang meliputi Lebanon, Suriah, Yordania, Israel, 
dan Palestina. 
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kalimat introgatif dalam bahasa ‘Ammiyyah Mesir tidak harus menggunakan kata 

tanya tetapi dapat dengan menggunakan intonasi bertanya.  

Buku ketiga adalah buku Modern Arabic: Structures, Function and Varieties 

adalah buku karangan Holes (1995). Buku ini terdiri atas enam bab. Namun, 

hanya bab tigalah yang menjadi perhatian penulis yaitu “Verb Morfology”. Pada 

bab tersebut, Holes menyebutkan bahwa struktur bahasa nonstandar, dialek, lebih 

sederhana daripada bahasa Arab standar. Orang-orang Arab menggunakan bahasa 

nonstandar karena mereka menghindari derivasi, walaupun sebenarnya dalam 

bahasa Arab nonstandar terdapat derivasi. Menurut Holes, derivasi dalam dialek 

berangsur-angsur mengalami perubahan. Holes membagi dialek menjadi dua 

macam yaitu dialek perkotaan dan dialek Badui. Dialek perkotaan memiliki ciri-

ciri sebagai berikut.  

a.  Perbedaan gender pada orang ke- 2 dan orang ke-3 dihilangkan dalam bentuk.  

b. Jumlah dual hilang, jamak maskulin atau tunggal feminin digunakan sebagai 

gantinya. 

c. Sufiks pada verba perfektif disederhanakan: pronomina persona 1 tunggal dan 

pronomina persona 2 maskulin tunggal memiliki sufiks yang sama –t, 

pronomina perona 2 jamak menggunkan sufiks –tu, dan pronomina persona 3 

tunggal tidak memliki suffix. 

d.  Akhiran modus u-set dan a-set hilang.  

e.  Pada verba perfektif vokal pendek terakhir hilang sebagai akibat generalisasi 

bentuk pre –pause yaitu penghilangan vokal pendek terakhir dan pemendekan 

yang panjang).  

Ciri-ciri dialek Badui adalah sebagai berikut.  

a. Dalam verba imperfektif, sufiks  –i:n dan –u:n pada tetap digunakan. 

b. Perbedaan gender pada pronomina persona 2  dan pronomina persona 3  

jamak dipertahankan.  

c. Pada verba perfektif, vokal pendek akhir dihilangkan dan  vokal panjang 

akhir dipendekkan. 
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1.7 Sistematika Penyajian 

 Dalam skripsi ini, sistematika penulisan terbagi menjadi beberapa bab, yaitu 

bab I menjelaskan mengenai latar belakang penulisan, perumusan masalah, tujuan, 

manfaat, metodologi, tinjauan pustaka, serta sistematika penyajian skripsi. Bab II 

berisi tentang teori-teori yang dijadikan rujukan dan landasan dalam penelitian 

yang akan membantu penulis dalam menganalisis data. Dalam bab III, penulis 

akan menganalisis data dalam bidang fonologi, morfologi, dan sintaksis. Selain 

itu, penulis juga akan menganalisis penguasaan bahasa Arab TKI. Bab IV 

merupakan bab terakhir dalam skripsi ini, berisi kesimpulan penelitian.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bahasa Arab ..., Nurul Setiawati, FIB UI, 2011

 
 
 
 
 
 
 

     



13 
 

Universitas Indonesia 
 
 

 

BAB II 

KERANGKA TEORITIS 

 

Pada bab ini diuraikan teori-teori yang akan digunakan. Teori-teori ini 

dijadikan penulis sebagai landasan yang dimaksudkan agar dapat menjadi 

gambaran umum sebelum melangkah ke tahap analisis. Seperti yang telah 

disebutkan sebelumnya, korpus data dalam penelitian ini adalah bahasa Arab TKI. 

Pendekatan yang digunakan dalam menganalisis data adalah fonologi, morfologi 

dan sintaksis.   

 

2.1 Sentuh Bahasa 

 Sentuh bahasa atau kontak bahasa adalah sesuatu yang tidak dapat dihindari 

dalam kehidupan karena di dunia ini terdapat masyarakat bahasa yang bertemu 

dan hidup bersama-sama. Ketika suatu negara mengadakan kerjasama dengan 

negara lain maka akan terjadi sentuh bahasa atau kontak bahasa. Terjadinya 

sentuh bahasa atau kontak bahasa akan menambah kebutuhan untuk mempelajari 

bahasa negara yang menjadi partner dalam bekerja sama. Salah satu contohnya 

adalah masyarakat Indonesia yang bekerja di Arab Saudi, harus mempelajari 

bahasa Arab supaya dapat berkomunikasi dan berinteraksi dengan baik.  

Ciri-ciri menonjol dari sentuh bahasa atau kontak bahasa adalah adanya 

kedwibahasaan (bilingualism) atau keanekabahasaan (multilingualism). Menurut 

Weinrich (dalam Aslinda dan Syafyahya, 2007: 23), kedwibahasaan adalah the 

practice of alternately using two languages (kebiasaan  menggunakan dua bahasa 

secara bergantian). Menurut Mackey (dalam Chaer dan Agustina, 1995: ?) 

bilingualisme adalah the alternative use of two or more languages by the same 

induvidual yaitu kebiasaan seseorang dalam menggunakan dua bahasa atau lebih. 

Lain halnya dengan Nababan (1991: 27) yang mengungkapkan bahwa 

bilingualisme adalah kebiasaan seseorang menggunakan dua bahasa dalam interaksi 

dengan orang lain.  
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Menurut Chaer dan Agustina (2004:86), bilingualisme adalah penguasaan 

seseorang yang sama baiknya terhadap dua bahasa. Penguasaan dua bahasa 

tersebut berawal dari penguasaan bahasa pertama dengan baik, ditambah 

penguasaan sedikit bahasa kedua, dilanjut dengan penguasaan bahasa kedua yang 

meningkat, sampai penguasaan bahasa kedua itu sama baiknya dengan 

penguasaan bahasa pertama. 

Bloomfield menjelaskan dalam bukunya ‘Language’ (1933: 56) menyatakan 

bilingualisme adalah native-like control of two languages. Ia mengartikan 

bilingualisme sebagai penguasaan seorang  penutur yang sama baiknya atas dua 

bahasa. Seseorang dapat dikatakan dwibahasawan apabila penguasaan bahasa 

asingnya sama baiknya dengan bahasa pertama atau bahasa ibunya. Berbeda 

dengan Bloomfield, Lado (1964: 241) mengatakan, 

 “Popularly the ability to speak two languages equally or almost equally well, it 
is used technically to refer to any degree of knowledge of two languages by the 
same person.” 
 ‘Kemampuan seseorang menggunakan bahasa sama baiknya atau hampir sama 
baiknya, yang secara teknis mengacu pada pengetahuan dua bahasa bagaimana 
pun tingkatnya.’  

 

Jadi, menurut Lado, penguasaan seseorang terhadap dua bahasa tidak perlu sama 

baiknya. Apabila penguasaan bahasa kedua tidak sebagus bahasa pertama, maka  

penutur tersebut masih dapat disebut sebagai dwibahasawan. 

Lain halnya lagi dengan Haugen (1961) yang mengatakan “Tahu akan dua 

bahasa atau lebih berarti bilingual, seorang bilingual tidak perlu secara aktif 

menggunakan kedua bahasa itu, tetapi cukup dengan memahaminya saja.” 

Haugen juga mengatakan kemampuan bahasa kedua atau bahasa asing seseorang 

akan selalu berada pada posisi di bawah penutur asli bahasa itu. (Chaer dan 

Agustina, 2004: 86) 

Berkenaan dengan bilingualisme dalam kaitannya dengan pemakaian bahasa 

kedua, Diebol menyebutkan adanya bilingualisme  pada tingkat awal (incipient 

bilingualism). Menurut Diebol bilingualisme pada tingkat awal merupakan 

bilingualisme yang dialami oleh orang-orang yang sedang mempelajari bahasa 

kedua pada tahap permulaan. Pada tahap ini bilingualisme masih sederhana dan 

dalam tingkat rendah. (Ibid: 86) 
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Dari teori-teori yang telah dipaparkan sebelumnya, dapat ditarik kesimpulan 

bahwa bilingualisme adalah kemampuan seseorang menguasai dua bahasa. 

Penguasaan bahasa kedua tidak harus sama baiknya dengan penguasaan bahasa 

pertama atau bahasa ibu. Penguasaan bahasa kedua biasanya lebih rendah dari 

penguasaan bahasa pertama. Bilingualisme dapat dijumpai pada tingkat awal 

yaitu ketika seseorang mempelajari bahasa asing, misalnya para TKI yang akan 

dan pernah bekerja di Arab Saudi. Para TKI tersebut belum mampu menguasai 

bahasa kedua secara sempurna.  

 

2.2 Variasi Bahasa 

Pemakaian bahasa tidak hanya dipengaruhi oleh aspek bahasa, tetapi 

dipengaruhi juga oleh berbagai aspek luar bahasa (Kushartanti, 2005: 48).  Aspek 

luar bahasa dapat berupa aspek sosial maupun aspek situasional. Aspek-aspek 

sosial yang mempengaruhi  pemakaian bahasa terdiri atas situasi sosial, tingkat 

pendidikan, jenis kelamin, dan lain sebagainya. Sedangkan aspek situasional 

yang mempengaruhi pemakaian bahasa terdiri dari siapa yang berbicara, bahasa 

apa yang digunakan, kepada siapa, kapan, di mana, dan mengenai apa (Fishman 

dalam Aslinda dan Syafyahya, 2007: 16). Aspek sosial dan aspek situasional 

inilah yang menyebabkan adanya ragam atau variasi bahasa. 

Variasi bahasa adalah bentuk-bentuk bagian atau varian dalam bahasa yang 

masing-masing memiliki pola yang menyerupai pola umum bahasa induknya 

(Suwito dalam Aslinda dan Syafyahya, 2007: 17). Menurut Nababan (1993: 13 ) 

variasi bahasa adalah perbedaan-perbedaan bahasa antara pengungkapan yang 

satu dengan pengungkapan yang lain dalam bentuk maupun makna. Sedangkan 

Chaer dan Agustina (2004: 66) mengungkapkan bahwa variasi bahasa adalah 

ragam bahasa atau varian bahasa yang disebabkan karena penutur suatu bahasa 

terdiri dari masyarakat yang heterogen yang mempunyai latar belakang sosial 

dan kebiasaan yang yang berbeda. Keberagaman bahasa terjadi baik dalam 

tataran fonologis, morfologis, sintaksis maupun leksikon. Terjadinya keragaman 

bahasa tidak hanya disebabkan oleh para penuturnya yang heterogen, tetapi juga 

karena fungsi atau pemakaian suatu bahasa dalam interaksi sosial yang sangat 

beragam. 
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Menurut Chaer dan Agustina (2004: 61) variasi bahasa dari segi penuturnya 

terdiri dari beberapa macam, misalnya idiolek, dialek, kronolek, sosiolek. Sejalan 

dengan Chaer dan Agustina, Kridalaksana (2009: 2) juga membedakan variasi 

bahasa dari segi pemakainya ke dalam empat jenis yaitu dialek regional, dialek 

sosial, dialek temporal, dan idolek.  Dialek adalah variasi bahasa dari 

sekelompok penutur yang jumlahnya relatif, yang berada pada suatu wilayah 

tertentu. Karena dialek ini didasarkan pada suatu wilayah tertentu maka dialek ini 

sering disebut sebagai dialek areal, dialek regional atau dialek geografi. Kronolek 

atau dialek temporal adalah variasi bahasa yang digunakan kelompok sosial pada 

waktu tertentu. Sosiolek atau dialek sosial adalah  variasi bahasa yang berkenaan 

dengan status, golongan, dan kelas sosial para penuturnya. Sedangkan idiolek 

adalah variasi bahasa yang bersifat perseorangan, variasi ini berkenaan dengan 

warna suara, pilihan kata, gaya bahasa, susunan kalimat dan sebagainya. 

Variasi bahasa kedua yaitu variasi bahasa dari segi penggunaan atau 

pemakaiannya. Nababan (1993: 14), menyebutkan bahwa variasi bahasa dari segi 

penggunaannya, pemakaiannya atau fungsinya disebut fungsiolek, ragam, atau 

register. Variasi bahasa  ini berhubungan dengan bidang pemakaian, yaitu 

digunakan untuk keperluan apa dan bidang apa. Perbedaan variasi bahasa ini 

terdapat pada kosa katanya yang tidak digunakan dalam bidang lain (Aslinda dan 

Syafyahya, 2007: 19). Sedangkan Kridalaksana (2009: 2), menyebutkan bahwa 

variasi bahasa berdasarkan pemakaian bahasa disebut dengan ragam bahasa. 

Ragam bahasa dapat dibedakan berdasarkan pokok pembicaraan, medium 

pembicaraan, dan hubungan antar pembicara. Mengingat banyaknya varian 

bahasa tersebut, maka terbentuklah bahasa standar atau bahasa baku. Bahasa 

standar ini terbentuk untuk mengatasi kebingungan atau ketidakpastian dalam 

berbahasa. Bahasa standar biasanya digunakan dalam situasi formal atau situasi 

resmi. Kaidah-kaidah dalam bahasa standar digunakan secara konsisten. 

Sedangkan bahasa yang digunakan dalam situasi informal atau situasi tidak resmi 

dikenal dengan istilah bahasa nonbaku atau bahasa nonstandar. Dalam bahasa 

nonstandar, kaidah-kaidah bahasa biasanya tidak digunakan secara konsisten 

(Chaer, 1998: 4). 
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Variasi bahasa dapat ditemukan juga dalam bahasa Arab. Sebelum 

terbentuknya Bahasa Arab standar, bahasa Arab terdiri dari berbagai macam 

dialek-dialek Arab. Bahasa Arab standar dikenal dengan bahasa Arab Fushah. 

Bahasa Arab Fushah terbagi menjadi dua macam, yaitu bahasa Arab klasik dan 

bahasa Arab standar modern.  Bahasa Arab nontandar dikenal dengan bahasa 

Arab ‘Ammiyyah. Bahasa Arab Fushah adalah bahasa Arab yang digunakan 

dalam situasi formal, biasanya dipakai oleh kaum terpelajar. Sedangkan bahasa 

Arab ‘Ammiyyah adalah bahasa Arab yang digunakan dalam kehidupan sehari-

hari dan dalam situasi informal. Kaidah-kaidah bahasa dalam bahasa Arab 

Fushah dipakai secara konsisten, sedangkan dalam bahasa Arab ‘Ammiyyah tidak 

dipakai secara konsisten, bahkan seringkali dilanggar. (Versteegh, 1997: 189). 

Bahasa Arab ‘Ammiyyah berbeda dengan bahasa Arab Fushah. Perbedaannya 

tampak pada bunyi (fonologi), bentuk kata (morfologi), tata kalimat (sintaksis) 

maupun kosakata (Izzan, 2009: 26). 

 

2.3 Fonologi Bahasa Arab 

2.3.1 Definisi Fonologi 

Dalam buku Pesona Bahasa Langkah Awal Memahami Lingustik 

(2007:45,159-163), Kushartanti, dkk menjelaskan bahwa fonologi merupakan 

studi bunyi bahasa yang berkenaan dengan sistem bahasa, organisasi bahasa, serta 

merupakan studi fungsi linguistis bahasa. Dalam linguistik Arab, fonologi dikenal 

dengan ‘Ilmu l-Ashwât. Badri (1982: 5) dalam bukunya Ilmu l-Lughah l-

Mubarmaj, mendeskripsikan Ilmu l-Ashwât sebagai berikut, 

 علم اللغة والدراسة العلمية لأصوات الكلام تسمى علم الأصوات

/’Ilmu l-lughati wal-dirâsati l-‘ilmiyyati li aswâti l-kalâmi tusamâ ‘ilmu l- 
aswât/ 

Ilmu bahasa yang mempelajari bunyi-bunyi yang diucapkan dinamakan 
ilmu bunyi atau fonologi. 

 

 

2.3.2 Proses Fonologis 
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 Menurut Keraf dalam bukunya yang berjudul ‘Linguistik Bandingan Historis’ 

(1984: 85), proses fonologis atau perubahan bunyi dapat dibedakan menjadi dua 

tipe. Tipe perubahan bunyi pertama lebih menekankan kepada perubahan bunyi 

secara individual, hanya mempersoalkan bunyi itu tanpa mengaitkannya dengan 

fonem-fonem lain, sedangkan perubahan bunyi kedua yaitu perubahan bunyi yang 

didasarkan pada hubungan bunyi tertentu dengan fonem-fonem lainnya. 

Perubahan-perubahan tersebut terdiri dari asimilasi dan perubahan berdasarkan 

tempat.  

2.3.2.1 Asimilasi 

 Asimilasi merupakan suatu perubahan bunyi dimana dua fonem yang berbeda 

dalam suatu bahasa mengalami perubahan bunyi menjadi fonem yang sama. 

Penyamaan kedua fonem itu dapat berwujud fonem yang mendahului disamakan 

dengan fonem yang menyusulnya, atau fonem kedua disamakan dengan fonem 

yang mendahuluinya. Bila fonem yang mengalami perubahan itu terletak sebelum 

fonem yang mempengaruhinya maka perubahan tersebut dinamakan asimilasi 

regresif. Sedangkan bila fonem berikutnya yang berubah dan disesuaikan dengan 

fonem sebelumnya maka asimilasi semacam ini disebut asimilasi progresif (Keraf, 

1984: 85). 

Dalam bahasa Arab, asimilasi dikenal dengan Mumatsalah, Badri dalam buku 

Ilmu l-Lughah l-Mubarmaj (1982:83) memaparkan bahwa, 

إذا . قد يتأثر الصوت بما بعده وبما قبله . نوع من الانسجام الصوتي  ثلةالمما
، التأثر الرجعي هو التأثر   regresiveتأثر الصوت بما بعده سمي التأثر رجعيا 

و التأثر التقدمي هو تأثر . الصوت الأول بالثاني أو التأثر الثاني في الأول 
 . تأثر الأول في الثاني أوprogressive  الثاني بالأول 

/al-mumâtsalatu nau’um mina l-insijâmi l-shautî. Qad yata?atsaru l-shautu 
bimâ ba’dahu wabimâ qablahu. idza ta?atsara l-sautu bimâ ba’dahu 
sumiya l-ta?atstsur raji’iyyan regresive, al-ta?atstsuru l-raji’î huwa l-
ta?atsara  l-shauttu l-?awwalu bi l-tsânî fî l-?awwali. Wa l-ta?atstsuru l- 
taqdimî huwa ta?atsara l-tsanî bi l-?awwal progressive aw ta?atsara l-
?awwal fî l-tsânî/ 

Asimilasi adalah salah satu jenis harmonisasi. Ada kalanya bunyi 
dipengaruhi huruf sebelum dan sesudahnya. Jika bunyi dipengaruhi huruf 
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sesudahnya dinamakan regresif, huruf pertama terpengaruh huruf  kedua 
sedangkan jika huruf yang kedua terpengaruh huruf pertama dinamakan 
progresif. 

  

 Jika dilihat dari sifat penyamaan yang terjadi, maka asimilasi dapat dibedakan 

pula atas asimilasi total dan asimilasi parsial. Asimilasi total terjadi bila kedua 

bunyi disamakan secara identik. Sebaliknya bila hanya sebagian fonetis yang 

disamakan, maka akan diperoleh asimilasi parsial. 

2.3.2.2 Perubahan Berdasarkan Tempat 

Perubahan berdasarkan tempat adalah perubahan bunyi yang hanya dilihat dari 

tempat terjadinya perubahan bunyi pada sebuah bentuk (Keraf, 1984: 90). 

Berdasarkan tempatnya terdapat beberapa macam perubahan bunyi yaitu:  

1. Metatesis merupakan suatu proses perubahan bunyi yang berwujud 

pertukaran tempat dua fonem. 

2. Afesis adalah suatu proses perubahan bunyi antara bahasa kerabat berupa 

penghilangan sebuah fonem pada awal sebuah kata. 

3. Sinkop yaitu perubahan bunyi yang berupa penghilangan sebuah fonem yang 

berada di tengah kata. 

4. Apokop merupakan perubahan bunyi berupa menghilangnya sebuah fonem 

pada akhir kata. 

5. Protesis adalah suatu proses perubahan kata berupa penambahan sebuah 

fonem pada awal kata. 

6. Epentesis atau Mesigog adalah proses perubahan kata berupa penambahan 

sebuah fonem  di tengah kata. 

7. Paragog yaitu sebuah kata yang mengalami perubahan berupa penambahan 

fonem pada akhir kata. 
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2.4 Morfologi Bahasa Arab 

2.4.1 Definisi Morfologi 

Keraf (1991: 42) menjelaskan bahwa morfologi adalah bagian tata bahasa 

yang membicarakan bermacam-macam bentuk atau morfem3, serta bagaimana 

membentuk kata dengan menggunakan morfem-morfem tersebut. Husain (1955: 

170) menyebutkan morfologi adalah sebutan orang-orang Eropa. Orang-orang 

Arab menyebutnya dengan الصرف atau ilmu Sharaf yaitu ilmu yang mengkaji 

perubahan dan pembentukan kata. Berbeda dengan Alwasilah (1990: 101) yang 

menyebutkan bahwa dalam linguistik Arab, morfologi dikenal dengan  التصريف 

yaitu perubahan suatu bentuk (asal) kata menjadi bermacam-macam bentukan 

untuk mendapatkan makna yang berbeda, yang tanpa perubahan ini makna yang 

berbeda tak akan terlahirkan. 

Dalam buku Jâmi’u l-Durûsi l-‘Arabiyyah (2005: 163), Ghulâyainî  

memaparkan bahwa 

يــاح . التغيــير : التصــريف لغــةً  ّ هــو : واصــطلاحاً . تغييرهــا : أي , ومنــه تصــريف الر
ة وإعـلال وإبـدال , بنية الكلمة  العلم بأحكام ّ وبما لأحرفها من أصالة وزيادة وصـح
 .وشبه ذلك 

  
/Al-tashrîfu lughatan: al-taghyîr. Waminhu tashrîfu l-
riyâh, ay: taghyîruhâ. Waishtilâhan: huwa l-‘ilmu bi?ah 
kâmi buniyyati l-kalimah, wabimâ liahrafihâ min 
ashâlatin waziyâdatin washiatin wa?i’lâlin wa?ibdâlin 
wasyibhi dzâlik/ 

 

                                                             
3Morfem adalah satuan gramatikal terkecil (Kushartanti, 2007: 144). Sebagai satuan 
gramatikal, morfem membentuk satuan yang lebih besar dan mempunyai makna. 
Sebagai satuan terkecil, morfem tidak dapat dipecah menjadi bagian-bagian yang lebih 
kecil yang masing-masing mengandung makna. Morfem digolongkan menjadi dua 
macam menurut kemungkinan berdiri sebagai kata, yaitu morfem bebas dan morfem 
terikat. Morfem bebas adalah morfem yang dapat berdiri sendiri sedangkan morfem 
terikat adalah morfem yang tidak dapat berdiri sendiri, melainkan selalu melekat pada 
morfem lain. Contoh morfem bebas dalam bahasa Arab  نظــر /nadzara/ lihat dan  رجــل  
/rajul/ laki-laki. Morfem terikat dalam bahasa Arab dapat berupa prefiks, infiks, atau 
sufiks. Contoh morfem yang terdapat pada prefiks seperti  أ  /hamzah/ pada  جلــسأ  /ajlisu/ 
saya (sedang) duduk, infiks seperti /alif/ pada  راكـب  /râkib/ penumpang atau sufiks seperti  
  .thâlibah/ mahasiswi/ طالبة tâ?/ marbûthah/ pada/ ة
 

Bahasa Arab ..., Nurul Setiawati, FIB UI, 2011

 
 
 
 
 
 
 

     



21 
 

Universitas Indonesia 
 
 

Menurut bahasa, ‘al-tashrîf  bermakna al-taghyîr  yaitu 
perubahan.  tashrîfu l-riyâh maknanya sama dengan 
taghyîru l-riyâh yaitu perubahan arah angin. Sedangkan 
menurut istilah adalah ilmu yang mengkaji tentang 
perubahan bentuk kata, perubahan bentuk kata tersebut 
dapat berupa huruf asli, huruf tambahan atau ziyâdah, 
shahîh ataupun cacat, serta pergantian yang lain dan 
sejenisnya. 

 
 
2.4.2 Proses Morfologis 

Proses morfologis adalah perubahan yang terjadi pada sebuah kata atau 

morfem (Keraf, 1984: 85). Sedangkan menurut Kridalaksana (2007: 10) proses 

morfologis adalah proses yang mengolah leksem menjadi kata. Proses morfologi 

terdiri dari berbagai jenis misalnya derivasi dan infleksi.   

3.4.2.1 Derivasi 

Derivasi adalah proses pembentukan suatu kata yang dilihat dari tujuan 

gramatikalnya sama dengan bentuknya. Kridalaksana (1993: 40). Dalam bahasa 

Arab derivasi dikenal dengan istilah اشـتقاق /istiqâq/ yaitu bermakna mengubah 

suatu kata menjadi kata baru. Perubahan dan pembentukan kata dalam bahasa 

Arab berprinsip pada akar dan pola (root and pattern). Perubahan tersebut berlaku 

pada verba dan nomina (Holes, 1995: 81).  Akar kata ditandai dengan tiga 

konsonan. Tiga konsonan tersebut merupakan pola dasar dalam bahasa Arab.  

Dalam morfologi Arab terdapat 15 pola derivasi, namun hanya sepuluh 

pola derivasi yang sering dipakai dalam bahasa Arab Standar (Modern 

Standard Arabic) (Holes, 1995: 85). Pola-pola perubahan verba dalam 

bahasa Arab antara lain: 

1. C1C2C3, pola ini merupakan pola dasar yang tidak mendapatkan huruf 

tambahan sama sekali. C melambangkan konsonan radikal sedangkan 1, 2 dan 3  

melambangkan urutan konsonan radikal. Harakat radikal kedua dapat berupa 

fathah, kasrah, ataupun dhammah. Contoh: verba  ’dzahaba/ ‘pergi/  ذهــب

berpola CaCaCa, verba  alima/ ‘mengetahui’ yang berpola CaCiCa, dan’/ علـم 

verba  .hasuna/ ‘baik’ yang berpola CaCuCa/  حسن
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2. C1C2C2C3, radial kedua digandakan. Pola ini bermakna kausatif seperti 

verba ــم  allama/ ‘mengajarkan’, dan juga  bermakna perbuatan yang’/  علّ

dilakukan secara intensif, contohnya adalah verba ـــــع   /jamma’a/ جمّ

‘mengumpulkan’.  

3. C1V:C2C3, tanda v: (titik dua) penanda vokal panjang, vokal panjang 

ditandai dengan penambahan  ا /alif/ setelah konsonan radikal pertama. 

Pola ini dapat bermakna conative, yaitu adanya usaha untuk mencapai 

pola pertama. Dapat pula bermakna resiprokal. Contohnya adalah  قابـــل 

/qâbala/ ‘bertemu’, قاتل /qâtala/ ‘saling membunuh’. 

4. ʔC1C2C3, sebelum konsonan radikal pertama ditambah prefiks  أ 

/hamzah/ dan radikal pertamanya tidak berharakat. Pola ini bermakna 

kausatif (Perbuatan yang menyebabkan suatu keadaan atau kejadian), 

seperti أفرح /afraha/ ‘menggembirakan’. 

5. tC1C2C2C3, ditambah prefiks  ت /ta?/ sebelum konsonan radikal 

pertama dan konsonan radikal kedua digandakan. Pola ini dapat 

bermakna refleksif. Contoh : ن  ّ  .’tahassana/ ‘menjadi lebih baik/ تحس

6. tC1V:C2C3, diimbuhi prefiks ت /ta?/ sebelum konsonan radikal pertama 

dan infiks ا /alif/ setelah radikal pertama. Pola ini dapat bermakna 

resiprokal, terus menerus dan berpura-pura. Contoh :  تســـابق  /tasâbaqa/ 

‘bersaing’, تراجــع /tarâja’a/ ‘terus menerus kembali atau menyusut’, تجاهــل 

/tajâhala/ ‘berpura-pura bodoh’. 

7. nC1C2C3, sebelum konsonan radikal pertama ditambah prefiks  ./nun/ ن 

Pola ini dapat bermakna suatu perbuatan yang merupakan efek tak 

langsung dari perbuatan kausatif atau bersifat refleksif dari bentuk I. 
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Pada umumnya, bentuk pasif lebih sering dipergunakan dalam pola ini, 

seperti  .’inqatha’a/ ‘terputus/ انقطع 

8.   C1tC2C3, diberi infiks  ta?/  setelah konsonan radikal pertama. Pola ini/  ت

bermakna refleksif (untuk diri sendiri) dari bentuk I. Contoh :  ابتعـد /ibta’ada/ 

‘menjauhkan diri’. 

9.   C1C2C3C3, konsonan radikal ketiga digandakan. Pola ini dapat bermakna 

incoative (menjadi) dari akar kata yang menyatakan warna. Contoh :   ّ   احمــر

/ihmarra/ ‘menjadi merah’. 

10. stC1C2C3 , sebelum konsonan radikal pertama ditambahi prefiks  س  

/sin/ dan  ت  /ta?. Pola ini dapat bermakana reflektif  ّ  /ista’adda/ اســتعد

‘bersiap-siap’, estimatif (penilaian buruk) استحســــــن /istahsana/ 

‘menganggap baik’, dan dapat bermakna eduktif (memohon)  اســـتغفر / 

istaghfara/ ‘memohon ampun’. 

 

Pola-pola yang telah disebutkan diatas, selain mengalami proses 

derivasi verba, dapat pula mengalami proses derivasi nomina, dapat 

berupa مصــــدر /mashdar/ ‘nomina verba’ (verbal noun), partisipan 

(particiles),  baik اســم فاعــل /ism fâ’il/ ‘partisipan aktif’ maupun اســم مفعــول / 

isim maf’ûl/ ‘partisipan pasif’ , مكـــان و زمـــان اســـم  /isim makân wa zamân/ 

‘tempat dan waktu’ (nouns of place and time), dan اسـم الـة /isim alah/ ‘alat’ 

(nouns of instrument). Contoh (1) kata كتـــب  /kataba/ ‘menulis’ yang 

merupakan pola dasar dapat berderivasi menjadi  مكتــب /maktabun/ ‘meja’, 

maktûbun/ ‘tulisan’.  (2)/ مكتـــوب  ,’kâtibun/ ‘penulis/ كاتـــب   /jalasa/   جلـــس
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‘duduk’, dapat berderivasi menjadi  ,’jâlisun/ ‘orang yang duduk/  جـــالس

 .’majlisun/  ‘tempat duduk/  مجلس

 

2.4.2.2 Infleksi 

Infleksi adalah alat gramatikal untuk mengungkapkan konsep semantis 

kekalaan atau keaspekan (Kridalaksana, 1993: 101). Menurut Veerhar (1978: 66), 

infleksi berasal dari bahasa Inggris inflection, yang berarti ‘semua perubahan yang 

paradigmatis yang dihasilkan dengan proses morfemis mana pun, baik dengan 

afiksasi, modifikasi intern, atau dengan reduplikasi’. Menurut Kentjono (1984: 

46) infleksi adalah perubahan yang tidak merubah kelas kata. Infleksi dapat terjadi 

pada kata benda maupun kata kerja. Infleksi tersebut dinamakan infleksi kata 

kerja atau konjugasi (Kridalaksana, 1993: 90). Contoh dalam bahasa Arab, seperti 

penambahan ون ُ ◌_ /ûna/ pada kata مـدير /mudîrun/ ‘direktur (maskulin)’ sehingga 

bentuknya berubah menjadi  ,’mudîrûn/ ’direktur-direktur (maskulin)/ مــــديرون 

penambahan ات َ ◌_  /âtun/ pada kata ةمـدير  /mudîrah/ ‘direktur (feminin)’ berubah 

menjadi مديرات /mudîrât/ ‘direktur-direktur (feminin)’. 

 

2.5 Kelas Kata 

Kata merupakan unsur yang paling penting di dalam bahasa. Tanpa kata, 

bahasa tidak mungkin ada. Sebab, kata adalah perwujudan bahasa. Kata dalam 

bahasa dapat dibedakan dalam beberapa jenis kelas kata4. Dalam bahasa Arab kata 

dibedakan menjadi tiga kelas kata yaitu nomina اسـم /ism/ , verba فعـل  /fi’il/, dan 

partikel حرف /harf/.  

 Menurut Ghulâyainî (2005: 79)  اســم /ism/ ‘nomina’ adalah kata yang 

mempunyai makna dan tidak terkait dengan kekalaan). Ism dapat dibedakan 

menjadi dua macam yaitu اسـم العـين /isimu l-‘ain/ ‘nomina yang tampak atau benda 
                                                             
4 Kelas kata adalah perangkat kata yang sedikit banyak berperilaku bersintaksis sama. 
(Kridalaksana, 1999: 61) 
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konkret’ dan اسـم المعـنى /isimu l-ma’anî/ ‘nomina yang tak tampak atau benda 

abstrak’. Contoh dari benda konkret adalah  ٌـت ْ ي َ  bait/ ‘rumah’, sedangkan contoh/ بـ

dari benda abstrak adalah علم /’ilm/ ‘ilmu’. 

Verba adalah kata kerja, dan secara secara semantis mengungkapkan makna 

perbuatan, proses, atau keadaan (Kridalaksana, 1993: 226). Dalam bahasa Arab 

verba terbagi menjadi tiga macam, yaitu: 

الماضـي الفعـل  .1  /al-fi’lu l-mâdhî/ ‘verba perfektif’  yaitu verba yang digunakan 

untuk mengungkapkan tindakan yang terjadi pada masa lampau (past tense).  

 al-fi’lu l-mudhâri’/ ‘verba imperfektif’  yaitu verba yang/ الفعــل المضــارع .2

digunakan untuk tindakan yang sedang atau akan berlangsung (present 

continues tense). 

 fi’lu l-?amr/ ‘verba imperatif’  yaitu verba yang digunakan untuk/ فعـل الأمـر .3

perintah. 

 

Partikel adalah kata-kata yang hanya terdiri dari akar kata dasar atau kata-kata 

yang tak inflektif. Partikel dalam bahasa Arab dapat berupa preposisi (kata 

depan), kata sambung, kata penyangkal, kata penegas, dan kata pengecualian. 

Contoh: 

a. Partikel yang berupa preposisi (kata depan) 

 ’fî/  ‘pada/   في

 ’min/  ‘dari/  من

 ’li/  ‘untuk/  ل

 ’ma’a/  ‘bersama/   مع

 ’ilâ/ ‘ke, kepada/ إلى
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b. Partikel yang berupa kata sambung 

  ’wa/ ‘dan/ و

أم -أو  /am/-/aw/ ‘atau’ 

 ’bal/-/lakin/ ‘tetapi/ لكن – بل

 ’tsumma/ ‘kemudian/ ثم

c. Partikel yang berupa penyangkal 

  ’lâ/ ‘tidak/ لا

  ’lam/ ‘tidak/ لم

  ’lamma/ ‘belum/ لما

 ’mâ/ ‘tidak/ ما

d. Partikel yang berupa penegas 

 َ  ’anna/ ‘bahwa/    أن

 

e. Partikel yang berupa pengecualian 

 ’illâ/   ‘kecuali/   إلاّ 

 ’siwâ/  ‘kecuali/ سوى

2.6 Sintaksis Bahasa Arab 

2.6.1 Definisi Sintaksis 

  Veerhar (1978: 70), menyebutkan bahwa kata sintaksis berasal dari bahasa 

Yunani yaitu sun ‘dengan’ dan tattein ‘menempatkan’ yang berarti menempatkan 

bersama-sama kata menjadi kelompok kata atau kalimat dan kelompok-kelompok 

kata menjadi kalimat. Menurut Kentjono dan Liberty (2007: 123), sintaksis 
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merupakan sublinguistik yang mempelajari gramatikal struktur antarkata. Struktur 

yang dimaksud di sini, untuk sebagian adalah urutan kata. Sebagian besar adalah 

makna suatu frasa. Sintaksis dalam bahasa arab dikenal dengan istilah حونعلم ال  

/ilmu l-nahwi/, yaitu ilmu yang mempelajari hubungan antar kata dalam kalimat 

(Husain, 1955: 192). 

2.6.2 Kalimat 

Chaer (1998: 327) memaparkan kalimat merupakan satuan bahasa yang berisi 

pikiran atau amanat yang lengkap. Subjek dan predikat adalah unsur yang harus 

ada di dalam setiap kalimat. Hal ini berbeda dengan pendapat Keraf (1991: 184) 

yang memaparkan bahwa kalimat adalah kumpulan kata terkecil yang 

mengandung pikiran atau pengertian yang lengkap. Kalimat tidak ditandai dengan 

ada atau tidaknya subjek dan objek kalimat. Kalimat dapat dibentuk dari sebuah 

kata, sebuah frase, sebuah klausa, atau gabungan dari ketiga unsut tersebut. Dalam 

bahasa Arab kalimat dikenal dengan الجملة  /al-jumlah/. Dalam buku Al-Qawâ’idu 

l-‘Arabiyya l-Maisara (1990: 10), Shiny dan Sayyid menjelaskan  

ة ن من عدّ ّ والكلمة  كامل ومفيد كلمات ، وتدل على معنى الجملة مفيدة هي تتكو

  .جزء من الجملة 

/Al-jumlatu mufîdatun hiya tatakawwanu min ‘iddati kalimât, watadullu 
‘alâ ma’nan kâmilin wamuf îdin wa l-kalimati  juz?in mina l-jumlah/ 

Kalimat sempurna yaitu kalimat yang terdiri dari beberapa kata yang 
menunjukkan makna sempurna. Kata merupakan bagian-bagian yang 
membentuk suatu kalimat. 

2.6.2.1 Kalimat Minor dan Mayor 

Berdasarkan jumlah inti yang membentuk sebuah kalimat, kalimat dapat 

dibedakan menjadi dua macam yaitu kalimat minor dan kalimat mayor. Kalimat 

yang pertama adalah kalimat minor. Kalimat minor merupakan kalimat yang 

hanya mengandung satu unsur inti atau unsur pusat. (Keraf, 1991: 187). Menurut 

Daniel (1993: 28), kalimat minor ialah salah satu bentuk kalimat yang hanya 
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mengisi satu gatra5 dan berintonasi final. Sedangkan Harimurti (1993: 94) 

mengungkapkan bahwa kalimat minor adalah kalimat yang dipakai secara 

terbatas, dapat lengkap, dapat pula tak lengkap.  

Kalimat kedua adalah kalimat mayor. Menurut Daniel (1993: 9), kalimat 

mayor adalah kalimat yang harus terdiri dari dua unsur kelas kata yang merupakan 

wujud terkecil dari pola dasar inti kalimat. Pendapat tersebut didukung oleh Keraf 

(1991: 187), menurutnya kalimat mayor yaitu kalimat yang sekurang-kurangnya 

harus mengandung dua unsur inti. Misalnya, 

 ’!ta'âlî/ ‘kemarilah/ تعالى (1)

ا (2)  ’!ghâlin jiddan/ ‘amat mahal/ غال جدّ

 ’inta taktub/ ‘kamu menulis/ انت تكتب (3)

(4) دجاج لااقطع   /aqta’u l-dajâj/  ‘saya memotong 

ayam’ 

Contoh (1) dan (2) merupakan contoh dari kalimat minor. Kata-kata 

‘kemarilah’ dan ‘mahal’ merupakan inti dari kalimat-kalimat tersebut, sedangkan 

(3) dan (4) merupakan contoh dari kalimat mayor. Kaliamat (3) dan (4) 

mengandung dua inti kalimat atau lebih yaitu ‘kamu menulis’ dan ‘saya 

memotong’. 

2.6.2.2 Kalimat Verbal dan Nominal 

Kata-kata di dalam kalimat takluk kepada kaidah yang mengatur urutan kata 

dan pengelompokkan kata. Begitu juga dengan bahasa arab. Struktur dalam 

bahasa Arab dapat dibedakan menjadi dua macam yaitu kalimat verbal dan 

                                                             
5 Gatra adalah lingkungan tertentu yang dapat ditempati oleh suatu unsur bahasa. (Kridalaksana, 
1993: 63) 
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kalimat nominal. Kalimat pertama adalah verbal yaitu kalimat yang di mulai 

dengan predikat yang berupa kata kerja. Kalimat verbal di dalam bahasa Arab 

dikenal dengan jumlatun fi’liyyat. Shiny dan Sayyid menjelaskan dalam buku Al-

Qawâ’idu l-‘Arabiyya l-Maisara (1990: 11), jumlatun fi’liyyat hiya l-jumlatu 

tabda?u bifi’lin/ ‘kalimat verbal adalah kalimat yang didahului oleh verba’. 

Kalimat yang kedua adalah kalimat nominal yaitu kalimat yang subjeknya 

berada sebelum predikat yang bukan berupa kata kerja. Jumlatun ismiyyat adalah 

sebutan kalimat nominal dalam bahasa Arab. Menurut Shiny dan Sayyid, kalimat 

nominal adalah kalimat yang didahului oleh isim atau nomina. Lihatlah contoh 

berikut, 

a. Kalimat verbal 

د نجح (1) ّ محم  /najaha Muhammad/ ‘Muhammad berhasil’  

فاطمة  (2) سافرت    /Sâfarat Fâtimah/ ‘Fatimah pergi’ 

إلى السفارة الأساتذيذهب  (3)  /yadzhabu l-assâtidzu ilâ l-safârah/ ‘para guru itu 

pergi ke kedutaan’ 

 

b. Kalimat nominal 

د ناجح (1) ّ  ’Muhammadun nâjihun/ ‘Muhammad orang yang sukses/ محم

مسافرة فاطمة  (2)  /Fâtimatu musâfirah/ ‘Fatimah adalah wisatawan’ 

د يذهب إلى السفارة   (3) ّ  as-sayyidu yadzhabu ilâ l-safârah/ ‘Tuan itu pergi/السي

ke kedutaan’ 
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2.6.2.3 Kalimat Tanya 

Kalimat tanya adalah kalimat yang mengandung suatu permintaan agar 

penanya diberi informasi mengenaai suatu hal. Kalimat tanya dapat dibedakan 

menjadi dua macam yaitu pertanyaan total dan pertanyaan parsial. Pertanyaan 

total adalah kalimat tanya yang meminta informasi mengenai seluruh pertanyaan 

itu. Kalimat tanya semacam ini biasanya dijawab dengan ya Atau tidak. 

Pertanyaan parsial adalah kalimat tanya yang hanya meminta informasi mengenai 

salah satu bagian dari pertanyaan itu. Biasanya menenyakan orang, benda, jumlah, 

tempat, waktu, keadaan, maupun sebab (Keraf, 1991: 204). Perhatikan contoh di 

bawah ini. 

؟هل انت إندونسي (1)  /hal anta indûnisî/ ‘apakah kamu (m) orang 

Indonesia?’ 

 ’kam ‘umruki?/ ‘berapa umurmu (f)/ كم عمرك؟ (2)

2.6.2.4 Kalimat Perintah 

Menurut Keraf (1991: 206), kalimat perintah adalah kalimat yang 

mengandung perintah atau permintaan agar orang lain melakukan suatu hal yang 

diinginkan oleh orang yang memerintah, sedangkan menurut Kridalaksana (1993: 

169), kalimat perintah adalah kalimat yang maknanya menuntut suatu pelaksanaan 

atau suatu perbuatan.  Misalnya: 

قميصالالبسي  (1)   /ilbasî l-qamîsh/  ‘pakailah kemeja (f)’ 

لةااقرأ  (2)    /iqra? l-majalah/  ‘bacalah majalah (m)’ 
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2.6.2.5  Kalimat Larangan 

 Kridalaksana (1991: 192), memaparkan bahwa kalimat larangan termasuk ke 

dalam kalimat perintah. Kalimat larangan adalah kalimat perintah yang digunakan 

untuk mengungkapkan keinginan pembicara untuk mempengaruhi suatu peristiwa 

yang bersifat larangan. Hal ini sejalan dengan pendapat Keraf (1991: 208) yang 

menyebutkan bahwa kalimat larangan adalah perintah yang bersifat negatif, yaitu 

melarang seseorang melakukan sesuatu hal. Dalam bahasa Indonesia, kalimat 

larangan biasanya menggunakan kata-kata "dilarang" atau "jangan". Hal ini dapat 

ditemukan juga dalam bahasa Arab, misalnya: 

القلا تأكل برت (1)   /lâ ta?kul burtuqâl/ ‘jangan makan jeruk’ 

 (2) لا تجلس     /lâ tajlis/ ‘jangan duduk’ 
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BAB III 

ANALISIS BAHASA ARAB NONSTANDAR TKI DI ARAB SAUDI 

 

3.1 Pengantar 

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, bahasa adalah sebuah sistem, 

artinya bahasa itu bukanlah sejumlah unsur yang terkumpul secara tak beraturan. 

Bahasa terdiri dari beberapa subsistem, yaitu subsistem fonologi, subsistem 

gramatika, dan subsistem leksikon. Subsistem fonologi mengkaji tentang bunyi 

bahasa. Subsistem gramatika atau tata bahasa terbagi atas morfologi dan sintaksis. 

Subsistem morfologi mencakup kata, bagian-bagiannya, dan kejadiannya. 

Subsistem sintaksis mencakup satuan-satuan yang lebih besar dari kata. 

Sedangkan subsistem leksikologi  mencakup perbendaharaan kata (Kushartanti, 

2007: 7). Pada bab ini, penulis akan melakukan analisis bahasa Arab nonstandar 

yang dibandingkan dengan bahasa Arab standar dengan menggunakan subsistem 

fonologi, subsistem morfologi, dan subsistem sintaksis. Selanjutnya bahasa Arab 

nonstantar akan disebut dengan BAN, sedangkan bahasa Arab standar disebut 

dengan BAS.  

3.2 Analisis Fonologi 

Fonologi merupakan studi bunyi bahasa yang berkenaan dengan sistem 

bahasa, organisasi bahasa, serta merupakan studi fungsi linguistis bahasa. Dalam 

fonologi terdapat beberapa proses fonologis antara lain asimilasi dan perubahan-

perubahan lainnya. Pada subbab ini akan dipaparkan proses-proses tersebut yang 

terjadi pada BAN. 

3.2.1 Asimilasi 

 Salah satu proses fonologi adalah asimilasi. Asimilasi merupakan suatu 

perubahan bunyi dimana dua fonem yang berbeda dalam suatu bahasa mengalami 

perubahan bunyi menjadi fonem yang sama. Dalam data penelitian ini, penulis 

menemukan beberapa kata yang dapat dikategorikan sebagai asimilasi, antara lain 
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Tabel 3.2.1 Asimilasi 

Dalam BAS data (1) , (2), dan (3) merupakan contoh asimilasi. Bunyi [al] 

pada data (1) الثانى /al-tsânî/ dilafalkan [ats] sehingga pelafalannya menjadi [ats-

tsânî]. Hal ini disebabkan karena adanya pengaruh bunyi kedua terhadap bunyi 

pertama. Data (2) juga mengalami proses yang sama dengan data (1). Bunyi [al] 

pada kata الثالث /al-tsâlis/, berubah menjadi [ats]. Perubahan bunyi tersebut terjadi 

karena bunyi [tsa] mempengaruhi bunyi [al]. Begitu juga dengan contoh (3)  الثامن 

/al-tsâmin/ yang pelafalannya berubah menjadi [ats-tsâmin]. Dalam BAN, data 

tersebut juga mengalami pergantian konsonan, yaitu pergantian konsonan [ts] 

menjadi konsonan [t]. Hal itu terjadi karena adanya variasi regional. Dalam 

bahasa Arab TKI, pelafalan data tersebut mengikuti BAN. Hal ini dikarenakan 

para TKI menirukan apa yang mereka dengar dari majikan. Dari data yag telah 

No BAS 

Transliterasi 

 Transkripsi 

BAN 

Transliterasi 

 Transkripsi 

Arti Perubahan 

  الثانى 1

/al-tsânî/ 

[ats-tsânî] 

 الثانى

/al-tsânî/ 

[at-tani] 

kedua bunyi [al] 

menjadi [ats] 

  الثالث 2

/al-tsâlis/ 

[ats-tsâlis] 

 الثالث

 /al-tsâlis/ 

[at-talis] 

ketiga bunyi [al] 

menjadi [ats] 

  الثامن 3

/al-tsâmin/ 

[ats-tsâmin] 

  الثامن

/al-tsâmin/ 

[at-tamin] 

kedelapan Bunyi [al] 

menjadi [ats] 
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dipaparkan terlihat jelas asimilasi yang terjadi yaitu perubahan dua fonem yang 

berbeda yaitu /al/  dan /tsa/ mengalami perubahan menjadi satu fonem yang sama 

yaitu [ta].   

3.2.2 Perubahan Berdasarkan Tempat 

 Proses perubahan bunyi yang ketiga adalah perubahan berdasarkan tempat.  

Perubahan bunyi ini hanya dilihat dari tempat terjadinya perubahan bunyi pada 

sebuah bentuk (Keraf, 1984: 90). Perubahan bunyi berdasarkan tempatnya dapat 

dibedakan menjadi beberapa macam yaitu:  

8. Afesis  

 Perubahan bunyi kedua berdasarkan tempatnya adalah afesis. Afesis 

yaitu suatu proses perubahan bunyi antara bahasa kerabat berupa 

penghilangan sebuah fonem pada awal. Dalam penelitian ini, penulis 

menemukan data yang termasuk ke dalam afesis. Data tersebut dapat dilihat 

dibawah ini, 

No BAS 

Transliterasi 

Transkripsi 

BAN 

Transliterasi 

Transkripsi 

Arti Penghilangan 

 في أين 4

/fî aina/ 

[fi aina] 

   فين

/fîn/ 

[fên] 

di mana  أ /a/ 

وأين  5  

/wa aina/ 

[fi aina] 

  وين

/wîn/ 

[wên] 

dan mana أ /a/ 

  أطفئ 6

/athfi?/ 

[athfi?] 

 طفئ

/thafi? 

[thafi?] 

matikan أ /a/ 
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لضّ فت 7  

/tafadhdhal/ 

[tafadhdhal] 

لفضّ   

/fadhal/ 

[fadhdhal] 

silakkan ت /ta/ 

أعرف  8   ما 

/mâ a’rif/ 

[ma a’rif] 

 ما عرف

/mâ ‘rif/ 

[ma’rif] 

saya tidak 

tahu 
 /a/ أ

Tabel 3.2.2 Afesis 

 Pada data (4), (5), dan (6) proses perubahan bunyi yang terjadi adalah 

afesis. Fonem /a/ pada kata aina dilesapkan atau dihilangkan. Sehingga 

pelafalan (4) في أين /fî aina/ berubah menjadi [fên]. Dan pelafalan (5) وأين /wa 

aina/ berubah menjadi [wên]. Kedua data tersebut merupakan gabungan 

antara partikel dengan kata tanya. Data (4) adalah gabungan antara partikel fî 

dengan kata aina, sedangkan data (5) adalah gabungan antara partikel wa 

dengan kata aina. Data (6) أطفئ /athfi?/ juga mengalami proses pelesapan 

fonem /a/ di awal kata. Data (6) terbentuk dari kata perintah. Kata athfi? 

mengalami pelepasan fonem ? di awal kata sehingga berubah menjadi thafi?. 

data (7) تـَفَضَّل /tafadhdhal/ yang merupakan kata kerja perintah pola kedua. 

Kata tafadhdhal mengalami penghilangan huruf ta yang terdapat di awal kata 

tersebut, sehingga bunyinya berubah menjadi [fadhdhal]. Data yang ke (8) 

 mâ a’rif/ merupakan gabungan antara partikel mâ dan kata kerja/ ما أعرف

imperfektif a’rif. Data tersebut mengalami proses pelepasan fonem أ /a/ yang 

berada di awal kata a’rif, sehingga terjadi perubahan bunyi menjadi [mâ ‘rif]. 

Perubahan bunyi tersebut dikarenakan pengucapan [mâ’rif] lebih mudah 

dibandingkan [mâ a’rif]. Semua perubahan yang terjadi pada sampel data 

yang telah dipaparkan, terjadi pada awal kata sehingga semua perubahan ini 

dapat dikategorikan ke dalam afesis 

9. Apokop  
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 Menurut Keraf (2001) apokop merupakan perubahan bunyi berupa 

menghilangnya sebuah fonem pada akhir kata. Di antara proses penghilangan  

bunyi, apokop adalah perubahan paling banyak ditemukan dalam BAN. Dari 

data yang ditemukan menunjukkan adanya beberapa macam penghilangan 

fonem di akhir kata, seperti 

No BAS 

Transliterasi 

Transkripsi 

BAN 

Transliterasi 

Transkripsi 

Arti Penghilangan 

  انتم 9

/antum/ 

[antum] 

  انت

/intu/ 

[intu] 

kalian م /m/ 

 انتن 10

 /antunna/ 

[antunna] 

  انت

/intu/ 

[intu] 

kalian ن /n/ 

ابة 11 ّ   بو

/bawwâbah/ 

[bawwâbah] 

اب ّ    بو

/bawwaba/ 

[bawwaba] 

gerbang ة /t/ 

  قهوة 12

/qahwah/ 

[qahwah] 

  قهو

/gahwa/ 

[gahwa] 

kopi ة /t/ 

  الحادي عشر 13

/al-hâdî ‘asyar/ 

[al-hâdî ‘asyar] 

  الحادى عش

/al-hadî asy/ 

[al-hadi asy] 

kesebelas ر /r/  

  نصف 14

/nishf/ 

[nishf] 

  نص

/nush/ 

[nush] 

setengah ف /f/ 
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 خمسة عشر 15

/khamsata ‘asyar/ 

[khamsata ‘asyar] 

 خمستش

/khamsatasy/ 

[khamsatasy] 

lima belas ر /r/  dan  

 /’/ع

 صحيح 16

/shahîh/ 

[shahîh] 

 صح

/shah/ 

[shah] 

benar يح /yh/ 

Tabel 3.2.3 Apokop 

  Contoh (9) انتم  /antum/ ‘kalian (m)’ mengalami proses pelepasan fonem 

akhir م /m/, begitu pula contoh (10) انتن /antunna/ ‘kalian (f)’ yang mengalami 

proses penghilangan fonem di akhir kata. Namun pada contoh (10) fonem 

yang dihilangkan berupa fonem bergeminasi atau fonem yang mempunyai 

vokal rangkap. Selain mengalami proses apokop, kedua contoh tersebut juga 

mengalami perubahan vokal di awal kata, yang tadinya berbunyi [a] 

kemudian berubah menjadi [i]. Sehingga berubah menjadi [intu]. Penggunaan 

kata intu dalam BAN tidak dibedakan berdasarkan jender, oleh karena itu 

kata tersebut digunakan untuk maskulin ataupun feminin. 
 Dalam BAS, sufiks /–at/ yang mengalami proses apokop direalisasikan 

dengan [h]. Fungsi sufiks /–at/ dalam bahasa Arab adalah sebagai pemarkah 

feminin pada sebuah kata, misalnya زوج /zaujun/ ‘pasangan (m) atau suami’ 

sedangkan  zaujatun/ ‘pasangan (f) atau isteri’. Kata zaujatun akan/  زوجة 

berubah menjadi [zaujah] ketika mengalami proses apokop. Namun berbeda 

dengan BAN, fonem /h/ tidak dilafalkan dan juga tidak digantikan dengan 

fonem lain. Contohnya seperti data (11) ابة ّ   bawwâbah/ ‘gerbang’ dan (12)/ بو

 ,qahwah/ ‘kopi’, kata [bawwâbah] dalam BAN diucapkan [bawwaba]/ قهوة

begitu juga dengan kata [qahwah] yang diucapkan [qahwa]. Pada kata 
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qahwah terjadi pula penggantian konsonan /q/ menjadi /g/.  Hal ini terjadi 

karena adanya variasi regional.  

 Contoh (13) الحادي عشر /al-hadî ‘asyar/ ‘kesebelas’, dalam BAN 

mengalami perubahan pelafalan, vokal pada fonem /sy/ dan fonem /r/ yang 

terdapat pada akhir kata ’asyar dihilangkan, sehingga pengucapannya 

berubah menjadi [al-hadî ‘asy]. Sedangkan pada contoh (14) نصف /nishf/ 

‘setengah’ terjadi pelepasan fonem /f/ pada kata nishf, selain itu juga terjadi 

perubahan vokal /i/ menjadi /u/ pada huruf /n/. Data (15) خمسة عشر /khamsata 

‘asyar/ ‘lima belas’ sama seperti data (13) yaitu fonem /r/ pada kata ‘asyar 

dihilangkan sehingga terjadi perubahan pelafalan yang tadinya [khamsata 

‘asyar] berubah menjadi [khamsata ‘asy]. Kata [khamsata ‘asy] berubah lagi 

menjadi [khamsatasy]. Hal ini terjadi karena terdapat dua fonem yaitu [‘] dan 

[a]. Sehungga untuk mempermudah pelafalan kata [khamsata ‘asy] berubah 

menjadi [khamsatasy]. Kata khamsata ‘asyara mengalami dua perubahan 

yaitu perubahan apokop dan perubahan sinkop. Data (16) صحيح /shahîh/ 

‘benar’ dalam BAS tidak mengalami perubahan pelafalan. Namun dalam 

BAN, kata shahîh mengalami proses perubahan pelafalan karena terjadi 

pengilangan fonem يح /yh/ di tengah dan akhir kata sehingga bunyinya 

berubah menjadi صح [shah]. Kata shahîh selain mengalami proses apokop 

juga mengalami proses sinkop. Proses apokop ditandai dengan pelepasan 

fonem /h/ di akhir kata, sedangkan proses sinkop ditandai dengan pelepasan 

fonem /y/ di tengah kata. Perubahan- perubahan yang terjadi pada sampel 

data yang telah dipaparkan, terjadi pada akhir kata sehingga semua perubahan 

ini dapat dikategorikan kedalam apokop dengan detail perubahan yang 

terdapat pada tabel.  

 

 

 

Bahasa Arab ..., Nurul Setiawati, FIB UI, 2011

 
 
 
 
 
 
 

     



39 
 

Universitas Indonesia 
 
 

10. Sinkop 

 Menurut Keraf (2001), sinkop merupakan perubahan bunyi yang berupa 

penghilangan sebuah fonem yang berada ditengah kata. Perhatikan contoh 

berikut,  

No BAS 

Transliterasi 

 Transkripsi 

BAN  

Transliterasi 

 Transkripsi 

Arti Pengurangan 

   كأسة 17

/ka?sah/ 

[ka?sah] 

  كس

/kasa/ 

[kasa] 

piring أ /?/ 

  بودرة 18

/bûdarah/ 

[bûdarah] 

   بودر

/bûdara/ 

[budra] 

bedak  َ ◌ /a/ 

ل   19  تفضّ

/tafadhdhal/ 

[tafadhdhal] 

لفضت  

/tafdhal/ 

[tafdhal] 

silakkan ض /dh/ 

 أعطني 20

/a’thinî/ 

[a’thinî] 

 أطني

/athinî/ 

[athini] 

berilah 

saya 
 /’/ ع

Tabel 3.2.4 Sinkop 

 Pada contoh (17) كأسة  /ka?sah/  ‘piring’ perubahan bunyi yang terjadi 

adalah penghilangan atau pelepasan ? yang berada di tengah kata, sehingga 

kata [ka?sah] berubah menjadi [kasa]. Data (18) بودرة /bûdarah/ mengalami 

pelepasan vokal /a/. Dalam BAS diucapkan [budarah], namun dalam BAN 

diucapkan [budra]. Dalam BAN kata تفضّل /tafadhdhal/ yang terdapat pada data 

(19) sering kali mengalami perubahan bunyi. Perubahan bunyi tersebut terjadi 
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karena adanya penghilangan sebuah fonem yang berada di tengah kata yaitu 

/dh/. Terjadinya penghilangan fonem tersebut mengakibatkan perubahan bunyi 

pada kata tafadhdhal menjadi tafadhal. Kemudian kata tafadhal tersebut 

berubah lagi menjadi tafdhal yang bertujuan untuk mempermudah pelafalan. 

Data yang terakhir (20) أعطني /a’thinî/ merupakan gabungan antara verba 

imperatif أعط /a’thi/ dan kata ganti orang pertama ني /nî/. Kata yang mengalami 

pelepasan bunyi adalah kata a’thi. Kata tersebut mengalami pelepasan fonem  

/‘/ yang berada di tengah kata tersebut. Setelah mengalami pelepasan bunyi, 

maka kata a’thi berubah menjadi athi. Perubahan–perubahan yang terjadi pada 

data yang telah dipaparkan di atas, termasuk dalam perubahan sinkop. Karena 

semuanya perubahan terjadi di tengah kata.  

11. Protesis  

 Protesis adalah suatu proses perubahan kata berupa penambahan sebuah 

fonem pada awal kata. Dalam bahasa Arab, proses ini terjadi karena 

menghindari konsonan rangkap ‘consonan cluster di awal kata. Lihat contoh 

berikut, 

No BAS 

Transliterasi 

Transkripsi 

BAN 

Transliterasi 

 Transkripsi 

Arti Penambahan  

  نحن 21

/nahnu/ 

[nahnu] 

 إحنا

 /ihnâ/ 

[ihna] 

kami أ /a/ 

Tabel 3.2.5 Proteis 

 Perubahan bunyi pada contoh (21)  نحن /nahnu/ didahului dengan pelepasan 

/n/ sehingga muncul konsonan rangkap berupa /hn/. Setelah mengalami 

proses pelepasan fonem /n/, data tersebut mengalami proses penambahan 

fonem di awal kata yaitu /a/. Hal tersebut terjadi untuk menghindari konsonan 

rangkap, sehingga lafalnya menjadi [ihnu]. Namun keberadaan vokal /i/ dan 

/u/ dalam satu kata dirasa berat dari segi pengucapannya, maka diganti 
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dengan vokal /â/, sehingga mempermudah penutur dalam melafalkan. 

Perubahan semacam ini termasuk ke dalam kategori protesis. 

 

12. Paragog yaitu sebuah kata yang mengalami perubahan berupa 

penambahan fonem pada akhir kata. Misal, 

No BAS 

Transliterasi  

Transkripsi 

BAN 

Transliterasi 

Transkripsi 

Arti Penambahan 

  أبي 22

/abî/ 

[abî] 

  أبويا

/abûyâ/ 

[abuya] 

ayahku يا /ya/ 

  مسفاة 23

/misfâh/ 

[misfâh] 

 مسفايا

 /misfâyâ/ 

[misfaya] 

saringan يا /ya/ 

 

 

Tabel 3.2.6 Paragog 

 Kata abi pada contoh (22) أبي  /abî/  ‘ayah’ semula berasal dari gabungan 

kata abun dengan kata ganti milik tunggal /-y/, akibat pengaruh fonem /-y/ 

vokal /a/ berubah menjadi /i/ yaitu abî. Dalam BAN berubah menjadi 

[abûyâ]. Perubahan tersebut mengalami proses penggantian /i/ dengan /û/, 

sehingga pengucapannya menjadi [abûy]. Karena kata tersebut dianggap berat 

dari segi pelafalannya, maka untuk mempermudah pelafalan, didisipkan vokal 

/a/. Sedangkan contoh (23) مسفاة /misfâh/ ‘saringan’ didahului oleh proses 

penghilangan fonem akhir /h/ pada kata [misfâh] sehingga menjadi [misfa]. 

Kemudian mengalami penambahan fonem di akhir kata yaitu fonem /yâ/ 

sehingga menjadi [misfaya] yang bertujuan untuk mempermudah pelafalan. 

Proses penambahan /ya/ pada data tersebut menunjukan bahwa perubahan ini 

termasuk ke dalam kategori pararog. 

 

3.2.3 Fenomena Bahasa Arab TKI dari Aspek Fonologi 
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Fenomena bahasa Arab TKI dari aspek fonologi dapat dilihat pada data 

berikut, 

No BAN 

Transliterasi 

Transkripsi 

Bahasa Arab TKI 

Trasliterasi 

Transkripsi 

Arti Perubahan 

Bunyi 

 اشتر 24

/isytari/ 

[isytari] 

 اشتر

/isytari/ 

[istri] 

belilah [tari] menjadi 

[tri] 

 ايش 25

/îsy/ 

[isy] 

 ايش

/îsy/ 

[is] 

apa [sy] menjadi 

[sa] 

 

 

 غاسل 26

/ghâsil/ 

[ghâsil] 

 غاسل

/ghâsil/ 

[gosil] 

orang yang 

mencuci 

[gh] menjadi 

[go] 

ّف 27  مكي

/mukayyif/ 

[mukayyif] 

ّف  مكي

/mukayyif/ 

[mukayyip] 

AC [f]  menjadi 

[p]  

 أعرف 28

/a’rif/ 

[a’rif] 

 أعرف

/a’rif/ 

[arif] 

saya tahu [‘] menjadi 

[a] 
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Tabel 4.2.7 Fenomena Bahasa Arab TKI dari Aspek Fonologi 

Pelafalan data (24) dalam BAN diucapkan  [isytari]. Namun dalam Bahasa 

Arab TKI berubah menjadi [istri], hal ini disebabkan karena konsonan bunyi yang 

/t/ dan /r/ merupakan bunyi-bunyi yang keluar dari daerah alveolar, yaitu 

artikulasi yang dilakukan di gusi atas. Sehingga lebih mudah diucapkan [istri] 

daripada [istari].  Data (25) ايش /îsy/ dalam bahasa Arab TKI berubah menjadi 

[is]. Hal ini disebabkan karena dalam bahasa Indonesia tidak terdapat bunyi [sy], 

bunyi [sy] merupakan bunyi yang asing bagi para TKI. Sehingga bunyi [sy] 

disamakan dengan bunyi [s]. Data (26) غاسل /ghâsil/ dalam BAN diucapkan 

[ghâsil], namun dalam bahasa Arab TKI diucapkan [gosil]. Perubahan lafal 

tersebut terjadi karena dalam bahasa Indonesia tidak terdapat fonem /gh/. Selain 

itu, fonem /gh/ dan /g/ merupakan bunyi-bunyi yang mempunyai daerah arikulasi 

sama, yaitu daerah velar –artikulasi yang dilakukan di daerah langit-langit lunak-. 

Bunyi [gha] dalam BAN terdengar seperti [go] oleh para TKI, sehingga bunyi 

[ghâ] dianggap sama  dengan bunyi [go] oleh para TKI. Pada data (26) terjadi 

pula pemendekan bunyi [gô] menjadi [go], pemendekan bunyi tersebut terjadi 

karena dalam bahasa Indonesia tidak terdapat vokal panjang seperti dalam bahasa 

Arab. Pergantian bunyi konsonan labiodental –bunyi yang artikulasinya dilakukan 

di bibir atas dan gigi atas-  [f] menjadi konsonan bilabial-bunyi yang artikulasinya 

dilakukan di kedua bibir- [p] disebabkan karena para TKI tersebut berasal dari 

Jawa Barat. Konsonan Faringal –bunyi yang artikulasinya dilakukan di 

tenggorokan- [‘] tidak terdapat dalam bahasa Indonesia, sehingga para TKI 

merealisasikan bunyi tersebut dengan konsonan glotal –bunyi yang dihasilkan 

oleh penutupan glotis secara total- yaitu [a]. 

3.3 Analisis Morfologi 

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, morfologi adalah bagian tata 

bahasa yang membicarakan bermacam-macam bentuk atau morfem, serta 

bagaimana membentuk kata dengan menggunakan morfem-morfem tersebut. 

Sehingga pada subbab ini akan dibahas tentang derivasi, infleksi dan kelas kata. 
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3.3.1 Derivasi 

 Dalam subbab ini akan dijelaskan pola-pola derivasi bahasa Arab. Derivasi 

adalah proses pembentukan suatu kata menjadi kata baru. Perubahan dan 

pembentukan kata dalam bahasa Arab berprinsip pada akar dan pola. Namun 

sebelum melangkah ketahap analisis, penulis akan memberikan keterangan yang 

digunakan dalam menjelaskan pola-pola derivasi. C adalah lambang yang 

digunakan untuk konsonan radikal sedangkan 1, 2 dan 3 melambangkan urutan 

konsonan radikal. Selain itu penulis juga menggunakan lambang /a/, /i/, dan /u/ 

untuk vokal pendek dan untuk vokal panjang penulis menggunakan lambang /â/, 

/î/, dan /û/. Contoh derivasi dalam BAN antara lain, 

 

Tabel 3.3.1 Derivasi Verba 

 

Data (29)  حر  /ruh/ berasal dari akar kata verba yang bersifat unaugmented, 

polanya merupakan pola dasar berbentuk C1aC2aC3a (C1aC2iC3a, C1aC2uC3a). 

Sedangkan data (30)  َ َ تـ ــف لضَّ  /tafadhdhal/ berasal dari akar kata yang bersifat 

augmented, polanya berbentuk taC1aC2C2aC3. Di antara data yang termasuk 

dalam unaugmented  adalah 

No Verba 

Tranliterasi 

Arti 

Pola Verba 

 

Akar  Kata  

Transliterasi 

Arti 

Pola Akar Kata 

 رح 29

/ruh/ 

‘pergilah’ 

C1uC3 روح 

/rawaha/ 

‘telah pergi’ 

C1aC2aC3a 

   تفضّل 30

/tafadhdhal/ 

‘silahkan’ 

taC1aC2C2aC

3 
   تفضّل

/tafadhdhala/ 

‘memberikan’ 

taC1aC2C2aC3a 
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Tabel 3.3.2 Derivasi unaugmented 

Data (31) تبغى /tibghâ/ ‘kamu (f) ingin’ merupakan verba imperfektif dengan 

pronomina orang kedua feminin tunggal /inti/, polanya berbentuk tiC1C2aC3. Kata 

tibghâ berasal dari akar kata C1aC2aC3a yaitu  بغى /baghâ/ ‘ingin’. Data (32) بيج  

No Verba 

Tranliterasi 

Arti 

Pola Verba 

 

Akar  kata  

Transliterasi 

Arti 

Pola Akar Kata 

 تبغى 31

/tibghâ/ 

‘dia (f) ingin’ 

tiC1C2aC3 بغى 

/baghâ/ 

‘telah 

menginginkan’ 

C1aC2aC3a 

 جبي 32

/jibî/ 

‘ambilkan’ 

C1iC3 جيب 

/jayaba/ 

‘telah mengambil’ 

C1aC2aC3a 

 

ي 33 ِ     يج

/yîjî/ 

‘dia (m) 

datang’ 

yiC1C2iC3 أجي 

/ajaya/ 

‘telah datang’ 

C1aC2aC3a 

 ودع 34

/wada’/ 

‘telah 

‘meninggalkan’ 

C1aC2aC3a ودع 

/wada’/ 

‘telah 

‘meninggalkan’ 

C1aC2aC3a 
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/jibî/ merupakan verba imperatif feminin. Kata  /jibî/ berasal dari pola C1aC2aC3a 

– yiC1iC2C3u – C1iC3 yaitu jayaba – yijîbu - jib,  sedangkan huruf ي /ya/ adalah 

pemarkah verba imperatif feminin. Dalam BAS kata jib tidak digunakan, tetapi 

menggunakan kata خد /khud/ ‘ambilkan’. Data (33)  ي ِ  yîjî/ berasal dari akar/يج

kata C1aC2aC3a, polanya berbentuk yiC1C2iC3. Data (34) ودع /wada’/  merupakan 

pola dasar, tidak mempunyai huruf tambahan sama sekali. Polanya yaitu 

C1aC2aC3a. Bentuk-bentuk kata yang berasal dari akar kata augmented  dapat 

dilihat pada data berikut:  

Tabel 3.3.3 Derivasi augmented   

No Verba 

Tranliterasi 

Arti 

Pola Verba 

 

Akar  Kata  

Transliterasi 

Arti 

Pola Akar Kata 

  تشتري 35

/tisytarî/ 

‘kamu  (m) 

membeli’ 
 

tiC1taC2iC3 اشترى 

/isytarâ/  

‘telah membeli’  

?C1taC2aC3 

ر 36   سكّ

/sakkir/  

‘tutuplah’ 

C1aC2C2iC3 ر   سكّ

/sakkara/  

‘telah menutup’ 

C1aC2C2aC3a 

م 37  أتكلّ

/atakallamu/  

‘saya berbicara’ 

?taC1aC2C2aC3 م  تكلّ

/takallama/  

‘berbicara’ 

taC1aC2C2aC3a 
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 Pola pada data (35) تشتري /tisytarî/ ‘kamu (m) membeli’ berbentuk 

tiC1taC2iC3, berasal dari  pola ke VIII yaitu ?C1taC2aC3 - اشترى /isytarâ/-. Data  

pola lain yang masih berasal dari akar verba ini adalah ستلفأ  /astalifu/ ‘saya 

pinjam’, polanya adalah ?C1taC2iC3u. Data (36) ر  sakkir/ adalah verba/ سكّ

imperatif yang berpola C1aC2C2iC3,  pola tersebut berasal dari akar verba 

C1aC2C2aC3a. Data lain yang masih berasal dari pola ini adalah كنّس /kannis/ 

‘sapulah’ dan رتّب /rattib/ ‘rapikan’ . Pola pada data (37)  م  atakallamu/ ‘saya/ أتكلّ

berbicara’ merupakan verba imperfektif berpola ?taC1aC2C2aC3. Data diatas 

menunjukkan bahwa dalam BAN terdapat proses derivasi. Proses derivasi tersebut 

terjadi pada verba, dari verba yang satu kemudian membentuk verba yang lain. 
 Seperti yang telah dipaparkan sebelumnya, derivasi juga dapat terjadi pada 

nomina yaitu dapat berupa (1)  مصدر /mashdar/ ‘nomina verba’ (verbal noun), (2) 

partisipan (particiles) : (a) اسم فاعل /ism fâ’il/ ‘partisipan aktif’ (b) اسم مفعول /ism 

maf’ul/ ‘partisipan pasif’, (3)  اسم مكان و زمان /ism makân wa zamân/ ‘nomina 

tempat dan waktu’ (nouns of place and time) (4) اسم الة /ism alah/ ‘alat’ (nouns of 

instrument).  Perhatikan data di bawah ini! 

 

 

No Nomina 

Transliterasi 

Arti 

Pola Nomina Akar Kata 

Transliterasi 

Arti 

Pola akar Kata 

 غاسل 38

/ghâsil/ 

C1âC2iC3 غسل 

/ghasala/ 

C1aC2aC3a 
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Tabel 3.3.4 Derivasi Nomina 

  

 Data (38) غاسل /ghâsil/ adalah  bentuk derivasi dari akar verba غسل /ghasala/ 

‘mencuci’. Data غاسـل /ghâsil/ ‘yang mencuci’ adalah contoh partisipan aktif, 

polanya adalah C1âC2iC3. Data (39)  مكتـب /maktab/ ‘meja atau kantor’ berbentuk 

‘yang mencuci 

(m)’ 

‘telah 

mencuci’ 

 

 مكتب 39

/maktab/ 

‘meja atau 

kantor’ 

maC1C2aC3 كتب 

/kataba/ 

‘telah menulis’ 

C1aC2aC3a 

 

 مجلس 40

/majlis/ 

‘tempat duduk’ 

maC1C2iC3 جلس 

/jalasa/ 

‘telah duduk’ 

C1aC2aC3a 

 معلوم 41

/ma’lûm/ 

‘yang 

diketahui’ 

maC1C2uC3 علم 

/’alima/ 

‘telah 

mengetahui’ 

C1aC2iC3a 

 مكنسة 42

/miknasah/ 

‘sapu’ 

miC1C2aC3at  كنس  

/kanasa/ 

‘telah 

menyapu’ 

C1aC2aC3a 
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pola maC1C2aC3, pola tersebut berasal dari pola dasar C1aC2aC3a yaitu  كتـب 

/kataba/. Data (40) merupakan contoh dari  اسـم مكـان /ism makân/ ‘nouns of place’. 

Data (41)  مجلــس /majlis/ juga berasal dari pola dasar C1aC2aC3a yaitu جلــس 

/jalasa/, bentuk polanya adalah maC1C2iC3. Kata /majlis/ berarti “tempat” duduk. 

Kata majlis merupakan bahasa lain yang digunakan untuk mengungkapkan makna 

“ruang tamu”. Kata majlis digunakan para TKI untuk menyebut ruang tamu 

sebagai ganti dari kata  ضـيوفالغرفـة  /ghurfah l-dhuyûf/. Data (42) معلـوم /ma’lûm/ 

‘yang diketahui’ merupakan derivasi nomina yang berupa اسـم مفعـول /ism maf’ûl/ 

‘partisipan pasif’. Kata معلـوم /ma’lûm/ berpola maC1C2uC3, pola tersebut berasal 

dari pola dasar C1aC2iC3a yaitu علـم /’alima/.  Data (37) مكنسـة /miknasah/ ‘sapu’ 

merupakan derivasi nomina yang berupa اســم الــة /ism alah/ ‘alat’ (nouns of 

instrument). Pola data tersebut adalah miC1C2aC3at, yang berasal dari pola 

C1aC2aC3a yaitu  كــنس /kanasa/, sedangkan huruf   ة (ta marbutoh)  adalah 

pemarkah feminin. Data lain yang menunjukkan adanya derivasi nomina yang 

berupa alat adalah مغرفـة /mighrafah/ ‘gayung’, polanya berbentuk miC1C2aC3at. 

Pola tersebut berasal dari akar kata C1aC2aC3a yaitu غرف /gharafa/.  

 

3.3.2 Infleksi 

 Infleksi adalah perubahan yang tidak merubah kelas kata. Infleksi dapat 

terjadi pada kata benda maupun kata kerja. Dalam penelitian ini, penulis 

menemukan beberapa infleksi dalam BAN, yaitu  

 ’malâbis/   ‘pakaian-pakaian/  ملابس  (43)

 ’khudhrawât/   ‘sayur-sayuran/   خضروات (44)

Bahasa Arab ..., Nurul Setiawati, FIB UI, 2011

 
 
 
 
 
 
 

     



50 
 

Universitas Indonesia 
 
 

 Data (43) ملابـس  adalah bentuk jamak dari nomina tunggal maskulin 

yaitu ملـبس /malbas/ ‘pakaian’. Bentuk jamak ini dikenal dengan jama’ taksîr 

(broken/irregular plural). Bentuk jamak pada data (43) mendapatkan imbuhan 

inflektif berupa  ا /â/. Data lain yang menunjukkan adanya infleksi dalam BAN 

adalah اطفـال /athfâl/ ‘anak-anak’ dan اق ّ  اطفـال sawwâq/ ‘para supir’. Kata/ سـو

merupakan bentuk jamak tak beraturan dari nomina  طفـل /thifl/, sedangkan kata 

اق ّ  /khudrawât/ خضـروات sâ?iq/. Data (44)/ سـائق berasal dari nomina tunggal سـو

merupakan bentuk jama’ muannats sâlim ‘regular feminin plural’ dari nomina 

tunggal feminin yaitu خضــرة /khudhrah/. Bentuk jamak ini mendapat imbuhan 

inflektif _َات  /-ât/. Data lain yang mengalami proses penambahan imbuhan 

inflektif /-ât/ adalah kata بـزورات /buzûrât/ ‘anak-anak’.  Kata buzûrât merupakan 

bentuk jama’ muannats sâlim ‘regular feminin plural’ dari kata tunggal feminin 

yaitu بزورة /buzûrah/ ‘anak’. 

3.3.3 Kelas Kata 

 Membicarakan kelas kata berarti membicarakan jenis kata. Dalam BAS, kata 

dibedakan menjadi tiga kelas kata yaitu nomina اسـم /ism/, verba فعـل  /fi’il/, dan 

partikel حــرف /harf/. Begitu pula dalam penelitian bahasa Arab TKI, yang 

merupakan BAN juga ditemukan adanya pengklasifikasian kata. Perhatikan data 

di bawah ini 

خضروات  (45)            /khadhrawât/  ‘sayur-sayuran’ 

روحت  (46)  /tarûh/  ‘dia (f) pergi’ 

(47)  ’min/  ‘dari/  من  

a. Nomina  
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Data (45) خضـروات /khadhrawât/ merupakan contoh dari kelas kata yang 

berbentuk nomina atau اســم /ism/. Data  خضــروات berasal dari nomina tunggal 

feminin yaitu خضـرة /khudrah/. Nomina tersebut termasuk ke dalam العـين اسـم  /ism l-

‘ain/ yaitu nomina yang tampak, yang dapat dilihat dengan indera penglihatan. 

Nomina tersebut lebih dikenal dengan nama benda konkret. Di antara data yang 

termasuk dalam benda konkret adalah 

 ’malâbis/  ‘pakaian/   ملابس (48)

 ’fawâkih/     ‘buah-buahan/   فواكه (49) 

ّف (50)   ’mukayyif/  ‘AC/  مكي

 Data (48) ملابـس  /malâbis/ ‘pakaian’ merupakan jama’ taksir ‘broken plural’ 

dari nomina verba لـبس /labisa/ yaitu ملـبس /malbas/. Data (49)  /fawâkih/ فواكـه  

‘buah-buahan’ merupakan bentuk jamak taksir ‘broken plural’ dari nomina verba 

فكـه  /fakaha/ yaitu   فاكهـه /fâkihah/. Data (50) ـف ّ  mukayyif/ ‘AC’ merupakan/ مكي

ism alah  ‘nouns of instrument’ dari verba perfectif ّف  ./kayyafa/ كي

Dalam penelitian ini, penulis juga menemukan adanya nomina yang tidak 

tampak. Nomina ini lebih dikenal dengan nama اسـم المعـنى /ism l-ma’anî/ ‘nomina 

abstak’. Data tersebut dapat dilihat di bawah ini, 

 ’ilm/ ‘ilmu’/  علم (51)

 ’kalâm/  ‘perkataan/   كلام (52)

 ’syughl/  ‘urusan/pekerjaan/   شغل (53)
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Data (51), (52), dan (53) merupakan bentuk مصدر /mashdar/ ‘nomina verba’ 

dari  verba علم /‘alima/, kalama/, dan/   كلم  syaghala/. Dari data yang/  شغل 

penulis dapatkan, nomina yang sering ditemui dalam BAN adalah nomina 

konkret. 

b. Verba 

Data (46)  روحتـ /tarûh/ merupakan contoh dari kelas verba. Verba merupakan 

kelas kata yang secara semantis mengungkapkan makna perbuatan, proses, atau 

keadaan. Data (46) merupakan contoh dari الفعـل المضـارع /al-fi’lu l-mudhâri’/ ‘verba 

imperfektif’ dengan pronomina orang kedua feminin tunggal, روحتـ  /tarûh/ yang 

berarti dia (f) sedang pergi. Verba tersebut megungkapkan perbuatan yang sedang 

atau akan berlangsung. Dalam penelitian ini, penulis menemukan data yang 

termasuk ke dalam kelas kata verba antara lain, 

 

ىغبت (54)   /tibghâ/  ‘kamu (f) ingin atau 

mau’ 

جييي (55)          /yîjî/ ‘dia (m) datang 

جلسا  (56)  /ijlis/  ‘duduklah!’ 

 ’!jibî/  ‘bawakan/  جبي  (57)

 wada’/  ‘dia (m) telah/   ودع (58)

mengantarkan’ 
(59) ى شتر ا   /isytarâ/  ‘dia (m) telah 

membeli’ 
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Data (54) merupakan contoh dari لفعـل المضـارعا  /al-fi’lu l-mudhâri’/ ‘verba 

imperfektif’ dengan pronomina orang kedua feminin tunggal. Verba imperatif  

ىغـبت  /tibghâ/  berarti kamu (f) ingin. Data tersebut berasal dari akar kata بغـى 

/baghâ/ ‘ingin’. Karena mengalami derivasi ke verba imperfektif berpronomina 

feminin tunggal maka berubah menjadi ىتبغـ  /tibghâ/. Begitu juga dengan data (54) 

yang merupakan contoh dari verba imperfektif. Data (55) berasal dari akar kata 

جـييي ijî/,  berubah menjadi/ اجـي  /yîjî/ karena diiringi oleh pronomina orang ketiga 

maskulin tunggal هـو /huwa/. Data (56) dan (57) merupakan contoh dari الأمـر فعـل  

/fi’lu l-?amr/ ‘verba imperatif’ yaitu verba yang digunakan untuk perintah. Data 

(56) berasal dari akar kata  تجلـس  - جلس /jalasa/ - /tijlis/. Verba imperatif dibentuk 

dari verba imperfektif pronomina orang kedua yaitu dengan cara huruf t- pada 

awal verba diganti dengan huruf hamzah, sehingga menjadi اجلـس /ijlis/ ‘duduklah. 

Sedangkan data (57) berasal dari akar kata yaitu جيـب /jyb/. Verba imperatif بجـ  

/jib/ merupakan verba imperatif yang digunakan untuk maskulin, sedangkan verba 

imperatif yang digunakan untuk feminin adalah جـبي /jibî/. Pembentukannya hanya 

dengan menambahkan huruf ي /y/ di akhir verba imperatif maskulin. Contoh dari  

الماضـي الفعـل  /al-fi’lu l-mâdhî/ ‘verba perfektif’ ‘ yaitu terdapat pada data (57) dan 

(54). Verba ini digunakan untuk megungkapkan tindakan yang terjadi pada masa 

lampau. Data (58) ودع  /wada’/ ‘dia (m) telah meninggalkan’ merupakan contoh 

verba perfektif berpola I, C1aC2aC3. Sedangkan data (59) اشــترى /isytarâ/ 

merupakan contoh dari verba perfektif berpola VIII, ?C1taC2aC3a. Akar kata data 

tersebut adalah شرى /syarâ/.  
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c. Partikel 

Data (47)  min/ ‘dari’ merupakan contoh partikel. Seperti yang telah/ مــن  

diuraikan dalam bab sebelumnya, partikel adalah kata-kata yang hanya terdiri dari 

akar kata dasar atau kata-kata yang tak inflektif. Pada data (47) partikel مـن /min/ 

berfungsi sebagai preposisi atau kata depan. Dalam penelitian ini, penulis 

menemukan beberapa partikel yang sering digunakan oleh para TKI dalam 

kehidupan mereka sehari-hari. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada contoh 

kalimat di bawah ini, 

 

ّف  (60)   في بيت مافي مكي

 /fî bait mâfî mukayyif/ ‘di rumah tidak ada AC’ 

ربعذحين ساعة سبعة و   (61)   

 /dzahîn sâ’ah sab’ah warub’/   ‘sekarang jam 7.15’ 
درسةإلى مودع  بزورة   (62)     

/ wada’ buzûrat ilâ madrasah/ ‘dia (telah) mengantar anak-

anak ke sekolah’ 

 أنا ما أعرف (63)

 /anâ mâ a’rif/    ‘saya tidak tahu’ 

غرفة ضيوف الحين لا تنظفى  (64)  

/lâ tunazhzhifî ghurfah dhuyûf al-hîn/ ‘janganlah kamu 

membersihkan ruang tamu 

sekarang’ 
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(65) لالاهذا صح و   ؟    

/hadzâ shah walâlâ?/   ‘ini benar atau salah?’ 

 

Partikel pada data (60) في /fî/ dalam kalimat ّف  fî bait mâfî/ في بيت مافي مكي

mukayyif/ berfungsi sebagai preposisi atau kata depan dalam sebuah kalimat. 

Preposisi fi menyatakan tempat keberadaan suatu benda, dalam hal ini tempat AC 

yang ada di dalam rumah. Dalam data (61) ربعاعة سبعة و ذحين س  /dzahîn sâ’ah 

sab’ah warub’/, terdapat partikel و /wa/. Partikel wa berfungsi sebagai konjungtif, 

yaitu menghubungkan kata dengan kata yang sederajat, yaitu kata  سبعة /sab’ah/ 

‘tujuh’ dan kata ربع /rub’/ ‘seperempat. Pada data (62) terdapat sebuah partikel إلى 

/ilâ/, yang berfungsi untuk menyatakan tempat tujuan. Dalam contoh kalimat (63), 

partikel  إلى /ilâ/ mengarah pada sekolah sebagai tempat yang dituju oleh pelaku. 

Partikel yang digunakan untuk menegasikan atau mengingkari adanya suatu hal 

dapat dilihat pada data (63) نا ما أعرفأ  /ana mâ a’rif/ ‘saya tidak tahu’. Partikel   ما 

/mâ/ dalam data tersebut digunakan untuk menegasikan verba imperfektif 

bermodus indikatif. Dalam BAN, partikel  mâ/ biasanya digunakan untuk/ ما 

menyampaikan suatu tindakan yang waktunya bersamaan dengan ujaran yang 

diungkapkan. Sedangkan partikel  لا /lâ/ seperti yang terdapat pada data (64)   

 lâ tunazhzhifî ghurfah dhuyûf al-hin/ ‘janganlah kamu/ لا تنظّفى غرفة ضيوف الحين

membersihkan ruang tamu sekarang’, digunakan dengan verba imperfektif 

bermodus jusif yang berfungsi untuk menyatakan suatu larangan atau sangkalan. 

Contoh partikel yang terakhir adalah data (65) لالاهذا صح و  ؟  /hadzâ shah walâlâ?/ 
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‘ini benar atau salah?’. Pada data tersebut, terdapat partikel  walâ/. Partikel ini/  ولا 

memilki makna yang sama dengan partikel أو  /aw/ atau أم /am/ dalam BAS yang 

digunakan untuk menggabungkan kata dengan maksud memilih suatu hal. 

3.3.4 Fenomena Bahasa Arab oleh TKI dari Aspek Morfologi 

 Fenomena bahasa Arab TKI dari aspek morfologi dapat dilihat pada data 

berikut, 

Tabel 3.3.2 Fenomena Bahasa Arab oleh TKI dari Aspek Morfologi 

  

 Verba imperatif ifdhal لفضا  /ifdhal/ ‘silakkan’ seharusnya berbentuk 

tafadhdhal, karena berasal dari pola V yaitu taC1aC2C2aC3. Kesalahan tersebut 

terjadi karena para TKI mengikuti pola C1aC2aC3a – yiC1C2aC3 – C1C2aC3, seperti 

verba فتح /fataha/ ‘telah membuka’ -  يفتح /yiftah/ ‘sedang membuka’-  افتح  /iftah/ 

‘bukalah’. Kesalahan tersebut menunjukkan bahwa kemampuan bahasa Arab para 

TKI belum sempurna. Mereka menggunakan pola derivasi yang satu untuk pola 

lain. 

 

3. 4 Analisis Sintaksis 

 Sintaksis adalah ilmu yang menelaah struktur satuan bahasa yang lebih besar 

dari kata.  Subbab ini akan membahas kalima-kalimat dalam BAN antara lain,  

3.4.1 Kalimat Minor dan Mayor 

No BAN 

Transliterasi 

Bahasa Arab 

TKI 

Transliterasi 

Arti Kesalahan 

 تفضّل 66

/tafadhdhal/ 

فضلا    

/ifdhal/ 

‘silakkan’ derivasi  
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 Berdasarkan jumlah inti yang membentuk sebuah kalimat, kalimat dapat 

dibedakan menjadi dua macam yaitu kalimat minor dan kalimat mayor. Kalimat 

minor merupakan kalimat yang hanya mengandung satu unsur inti atau unsur 

pusat. Sedangkan kalimat mayor adalah kalimat yang sekurang-kurangnya harus 

mengandung dua unsur inti. Dalam penelitian ini, penulis menemukan beberapa 

data yang dapat dikategorikan ke dalam kalimat minor dan kalimat mayor. 

Misalnya, 

ل ، ا (67) ! جلستفضّ  /tafadhdhal, ijlis/  

 ‘silahkan, duduk’ 

 /inta kaslân/     انت كسلان (68)

‘kamu (m) pemalas’ 

 Data (67)  ّجلسا ، لتفض !   /tafadhdhal, ijlis/ ‘silahkan, duduk’ merupakan 

contoh dari kalimat minor. Kata جلسا !  /ijlis!/ ‘duduklah!’ merupakan inti dari 

kalimat tersebut yang berfungsi sebagai predikat, sedangkan kata لضّ تف  

/tafadhdhal/ ‘silahkan’ merupakan kata keterangan yang berfungsi untuk 

kesopanan. Inti dari kalimat tersebut adalah menyuruh seseorang untuk duduk.  

Dalam BAS, kalimat minor tersebut juga berbentuk sama yaitu  ّجلسا ، لتفض !   

/tafadhdhal, ijlis/. Data lain yang menunjukkan kalimat minor antara lain, 

ة   (69)  ّ !سرعة ، سوي  /sur’ah, suwayyah/ 

  ‘cepat sedikit!’ 

 /bukrah, yaum ijazah/  بكرة، يوم إجازة (70)
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 ‘besok, hari libur’ 

 

ربعذحين ساعة سبعة و  (71)      /dzahîn sâ’ah sab’ah warub’u/ 

‘sekarang pukul 07.15’ ‘besok’ 

يومأسبوع في سبعة  (72)    /wâhid usbû’  fî sab’ah yaum/ واحد 

 ‘seminggu ada tujuh hari’ 
 

 Kata سرعة /sur’ah/ ‘cepat’ merupakan inti dari kalimat data (69)  ة ّ !سرعة ، سوي  

/sur’ah, suwayyah/ ‘cepat sedikit!’, sedangkan kata ة ّ  ’suwayyah/ ‘sedikit/ سوي

merupakan kata yang menerangkan inti kalimat. Kata سرعة /sur’ah/ berfungsi 

sebagai predikat. Dalam BAS maupun BAN, kata yang digunakan untuk mewakili 

kata ‘cepat’ adalah kata سرعة /sur’ah/. Sedangkan kata yang digunakan untuk 

mewakili kata ‘sebentar’ berbeda. Dalam BAS, kata yang digunakan bukan kata 

ة ّ  ,bukrah/ بكرة، يوم إجازة lahdzah/. Data (70)/ لحظة suwayyah/ melainkan kata/ سوي

yaum ijazah/ ‘besok, hari libur’ termasuk kalimat minor, karena hanya terdiri dari 

satu unsur inti, yaitu يوم إجازة /yaum ijazah/ ‘hari libur’. Kata بكرة /bukrah/ ‘besok’ 

berfungsi sebagai kata keterangan waktu terjadinya kalimat inti. Kata بكرة /bukrah/ 

memiliki makna berbeda dalam BAN dan BAS. Dalam BAN, kata bukrah 

bermakna ‘besok’ adapun dalam BAS bermakna ‘pagi-pagi’. Sedangkan makna 

‘besok’ diwakili oleh kata غدا /ghadan/ dalam BAS. Kemudian, ‘hari libur’ dalam 

BAS maupun BAN diwakili dengan frase yang sama yaitu  ./yaum ijâzah/  يوم إجازة
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Namun, terdapat sedikit perbedaan, dalam BAS kata إجازة   /ijâzah/ harus diawali 

oleh artikel definit ال /al/ karena merupakan  .’idhâfah/ ‘frase konstruktif/ إضافة 

Data (71)    ربعذحين ساعة سبعة و  /dzahîn sâ’ah sab’ah warub’u/ ‘sekarang pukul 

7.15’  inti kalimatnya adalah kata ذحين /dzahîn/ ‘sekarang’ karena merupakan kata 

yang sedang diterangkan. Kata tersebut tidak dapat digantikan dengan kata lain, 

misalnya besok, kemarin dll., sedangkan kata  ربعساعة سبعة و  /sâ’ah sab’ah 

warub’u/ merupakan kata tambahan yang menjelaskan dan memberikan informasi 

tambahan mengenai waktu. Dalam BAS, kalimat yang digunakan untuk mewakili 

kalimat ‘sekarang pukul 7.15’ adalah  الربعالساعة الآن السبعة و  /al-sâ’atu l-âna l-

sabi’atu wa l-rub’u/. Dari data tersebut terlihat adanya perbedaan penggunaan 

kata  yang digunakan untuk mewakili kata “sekarang” yaitu kata الآن /al-ân/ 

digunakan dalam BAS dan kata ذحين /dzahîn/ digunakan dalam BAN. Selain itu, 

terdapat pula perbedaan pada penggunaan artikel definit ال /al/. Dalam BAS, 

kata ساعة /sâ’ah/ harus ditambahkan partikel definit karena sebuah kalimat dalam 

bahasa arab harus didahului oleh nomina subjek yang berbentuk definit. 

Sedangkan dalam BAN tidak menggunakan artikel definit ال /al/, bahkan i’rob 

‘pemarkah’ pun dihilangkan. Dari الربعة و الساعة السبع  /al-sâ’atu l-sabi’atu wa l-

rub’u/ menjadi  ربعسبعة و ساعة  /sâ’ah sai’ah warub’. Data (72) أسبوع في سبعة يوم 

 wâhid usbû’ fî sab’ah yaum/ ‘seminggu ada tujuh hari’ inti kalimatnya/ واحد

adalah في سبعة يوم /fî sab’ah yaum/ ‘tujuh hari’, kata /sab’ah yaum/ tidak dapat 

digantikan dengan kata lain. Sedangkan  أسبوع واحد  /wâhid usbû’/ adalah kata 
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tambahan yang menerangkan inti kalimat, kata  wâhid usbû’/ dapat/ أسبوع واحد 

digantikan dengan kata lain. Dalam BAS, kalimat pada data (72) berbentuk  في 

ام ّ  fî l-usbû’i sab’atu ayyâmin/. Kalimat tersebut menunjukkan/  الأسبوع سبعة اي

adanya perbedaan pada BAS dan BAN. Data (72) dalam BAN didahului oleh 

nomina indefinit yaitu  wâhid usbû’/, sedangkan dalam BAS didahului/  أسبوع واحد

oleh frase preposisional untuk menjadikannya definit sebagai kata di awal kalimat 

dalam bahasa Arab yaitu الأسبوع في  /fî l-?usbû’i/. Kata “ada” dalam BAN 

diterjemahkan menjadi في /fî/, sedangkan dalam BAS tidak diterjemahkan. 

Perbedaan yang terakhir terdapat pada frase numeralia “tujuh hari”. Dalam BAN 

berbentuk سبعة يوم /sab’ah yaum/ sedangkan dalam BAS berbentuk ام ّ  سبعة اي

/sab’atu ayyâmin/. Kata يوم /yaum/ ‘hari’ merupakan tamyîz ‘adad ‘distinctive of 

the number’ dari bilangan  سبعة/sab’atu/, sehingga kata يوم /yaum/ harus 

berbentuk jamak genitif, strukturya mengikuti struktur  إضافة  /idhâfah/, ‘frase 

konstuktif’6.  

 Kalimat mayor dapat dilihat pada data (68) كسلان انت  /inta kaslân/ ‘kamu 

(m) pemalas’. Kalimat tersebut mengandung dua inti kalimat yaitu kata انت /inta/ 

‘kamu (m)’ dan kata كسلان /kaslân/. Kata inta berfungsi sebagai nomina subjek 

yang berupa pronomina persona, sedangkan kata kaslân ‘pemalas’ berfungsi 

sebagai predikat yang berupa adjektifa. Dalam BAS maupun BAN, data (68) 

mempunyai bentuk yang sama. Contoh lain dari kalimat mayor adalah 

                                                             
6 Frase konstruktif  yaitu frase yang terbentuk dari dua kata, keduanya berbentuk nomina. Fungsi 
nomina  kedua mewatasi nomina pertama. 
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 /anâ ghâsil malâbis/ أنا غاسل ملابس  (73)

‘saya adalah orang yang 

mencuci pakaian’ 

 /huwa ruh ilâ safârah/ هو رح إلى سفارة (74)

 ‘dia pergilah ke kedutaan’ 

 Data (73) ملابس غاسل أنا  /anâ ghâsil malâbis/ ‘saya adalah orang yang 

mencuci pakaian’ terdiri dari tiga unsur yaitu أنا /anâ/ ’saya’ berfungsi sebagai 

nomina subjek yang berupa pronomina persona, غاسل /ghâsil/ ‘yang mencuci’ 

berfungsi sebagai predikat yang berupa partisipan aktif, dan ملابس /malâbis/ 

‘pakaian’ yang berfungsi sebagai objek. Data (73) adalah data terjemahan dari 

kalimat ‘saya sedang mencuci’. Dalan BAS biasa menggunakan   أغسل الملابسأنا  

/anâ aghsilu l-malâbisa/. Dari data tersebut, terdapat perbedaan predikat yang 

digunakan dalam BAN dan BAS. Adapun dalam BAN menggunakan partisipan 

aktif dan dalam BAS menggunakan verba imperfektif. Sebenarnya penggunaan 

participal aktif dalam hal ini diperbolehkan, namun artinya akan menjadi berbeda 

yaitu ‘saya pencuci baju’ sehingga menerangkan tentang pekerjaan atau mihnah. 

Perbedaan selanjutnya yaitu pada penggunaan artikel definit. Artikel definit  

dalam BAN dihilangkan tetapi dalam BAS tetap digunakan. Penggunaan 

partisipan aktif dimaksudkan agar kalimat tidak terikat dengan waktu.  

Data (74) سفارة لىإ رح هو  /huwa yirûh ilâ safârah/ ‘dia (m) pergi ke kedutaan’ 

terdiri dari beberapa unsur kalimat yaitu huwa ‘dia’ berfungsi sebagai nomina 

subjek yang berupa pronomina persona, ruh berfungsi sebagai predikat yang 

berupa verba perfektif, dan ila safârah berfungsi sebagai keterangan tempat. 
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Seharusnya kata yang digunakan pada data (74) bukanlah verba imperatif رح  /ruh/ 

melainkan verba imperfektif يروح  /yirûh/ karena kalimat yang dimaksud adalah 

kalimat yang verbanya berbentuk kala sekarang. Verba  yirûh/ berasal dari/  يروح

pola C1aC2aC3a, yaitu روح  /rawaha/ ‘datang atau berangkat di waktu sore’. 

Walaupun kata روح /rawaha/ terdapat dalam kamus standar bahasa Arab, tetapi 

kata tersebut tidak digunakan dalam BAS. Kata yang biasanya digunakan adalah 

kata ذهب /dzahaba/. Perbedaan yang lain terdapat pula pada pemakaian artikel 

definit. Kata سفارة /safârah/ pada BAN tidak memakai artikel definit, sedangkan 

pada BAS kata  سفارة /safârah/ memakai artikel definit, sehingga menjadi فارةالس  

/al-safârah/.  

3.4.2 Kalimat Verbal dan Nominal 

 Dalam bahasa Arab, kalimat dapat dibedakan menjadi dua macam yaitu 

kalimat verbal dan kalimat nominal. Kalimat verbal yaitu kalimat yang di mulai 

dengan verba. Sedangkan kalimat nominal yaitu kalimat yang diawali dengan 

nomina. Dalam penelitian ini, penulis menemukan beberapa data yaitu, 

 ’ana mâfi ma’lûm /   ‘saya tidak tahu/ أنا مافي معلوم (75)

!نا موياأجبي   (76)       /jibî anâ mûyâ/   ‘ambilkan saya air’ 

 

 Data (75) نا مافي معلومأ  /anâ mâfi ma’lûm/ ‘saya tidak tahu’ merupakan contoh 

dari kalimat nomina karena kalimat tersebut didahului oleh nomina yang 

berbentuk pronomina persona yang berfungsi sebagai subjek kemudian baru iikuti 
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oleh verba yang berfungsi sebagai predikat. Pronomina persona orang pertama 

tunggal ناأ  /anâ/ ‘saya’ berfungsi sebagai nomina subjek,  kata مافي معلوم /mâfî 

ma’lûm/ ‘tidak tahu’ berfungsi sebagai predikat. Kata tersebut terdiri dari kata مافي 

/mâfî/ ‘tidak ada’ dan kata معلوم /ma’lûm/ ‘yang diketahui’. Kata مافي /mâfî/ adalah 

kata negasi, sedangkan kata معلوم /ma’lûm/ adalah bentuk partisipan aktif dari kata 

 alima/. Selain menggunakan kalimat tersebut untuk mengungkapkan’/ علم

ketidakpahaman atau ketidaktahuan, para TKI biasanya juga menggunakan 

kalimat أفهمنا ما أ  /anâ mâ afham/ atau  anâ mâ a’rif/. Subjek kata/  ما أعرف أنا

tersebut adalah nomina yang berupa pronomina persona ناأ  /anâ/, predikatnya 

berupa verba imperfektif negatif yaitu  أفهمما  /mâ afham/ atau  ما أعرف /mâ a’rif/. 

Verba tersebut merupakan gabungan antara partikel negatif ما /mâ/ dengan verba 

imperfektif أفهم /afham/ atau أعرف /a’rif/.  Dalam BAS, partikel yang digunakan 

untuk mengungkapkan ketidakpahaman pada verba adalah partikel لا /lâ/ sehingga 

berbentuk أفهم لا   lâ a’rif/ atau/ لا  أعرف /lâ afham/. Sedangkan partikel ما /mâ/ 

digunakan untuk  menegasikan verba perfektif, sehingga berbentuk  mâ/  عرفت ما

‘araftu/ ‘saya telah mengetahui’. Data lain yang merupakan contoh dari kalimat 

nomina adalah sebagai berikut, 

 

(77) فواكه في سوق خضروات و  ماما تشتري     

/mâmâ tisytarî khadhrawât wafawâkih fî sûq/ 

‘Ibu membeli sayur-sayuran dan buah-buahan di pasar’ 
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 بابا يرجع من شغل  (78)

/bâbâ yirja’u min syughl/ 

Ayah pulang dari kerja’ 

ّف (79)   في بيت مافي مكي

/fî bait mâfî mukayyif/ 

‘di dalam rumak tidak ada AC’ 

وثلاثين ریالمائة تأنا اريد راتب سبع (80)  

 /anâ irîd râtib sab’ah mi?ah watsalâtsîn riyâl/ 

‘saya ingin gaji 730 real’ 

 أنا ودعت  بزورات  إلى مدرسة (81)

/ana wada’tu buzûrât ilâ madrasah/ 

‘saya mengantarkan anak-anak  ke sekolah’ 

 هي جهلة  (82)

/hiya jahlah / 

‘dia (f) bodoh’ 

 

 Kalimat pada data (77) سوق  خضروات وفواكه في ماما تشتري  /mâmâ tisytarî 

khadhrawât wafawâkih fî sûq/ didahului oleh subjek nominatif yaitu kata ماما 

/mâmâ/. Predikatnya berupa verba imperfektif. Frase  فواكهخضروات و  /khadrawât 

Bahasa Arab ..., Nurul Setiawati, FIB UI, 2011

 
 
 
 
 
 
 

     



65 
 

Universitas Indonesia 
 
 

wafawâkih/ merupakan objek pada kalimat tersebut, sedangkan frase سوق في  /fî 

sûq/ merupakan keterangan tempat. Data (77) dalam BAS berbentuk سوقال في  

الخضروات والفواكه تشتري   ّ  ./al-?ummu tasytarî l-khadhrawât wa l-fawâkih fi l-sûq/ الأم

Dari dua kalimat tersebut, terdapat beberapa perbedaan antara lain; dalam 

penggunaan kata yang digunakan untuk mewakili kata “ibu”. Dalam BAS 

mengunakan kata  ّ  ماما al-?ummu/, sedangkan dalam BAN menggunakan kata/  الأم

/mâmâ/. Kata ماما /mâmâ/ tidak terdapat dalam kamus bahasa Arab Standar. Kata 

tersebut merupakan kata serapan dari bahasa lain. Perbedaan yang lain yaitu 

dalam penggunaan artikel definit pada kata خضروات /khadhrawât/, فواكه /fawâkih/, 

dan سوق /sûq/. dalam BAS kata خضروات /khadhrawât/ menjadi الخضروات /al-

khadhrawât/, kata فواكه /fawâkih/ menjadi الفواكه   /al-fawâkih/, dan kata سوق 

menjadi dan وق الس  /al-sûq/. 

 Subjek nominatif dari kalimat pada data (78) بابا يرجع من شغل /bâbâ yirja’ min 

syughl/ adalah kata بابا /bâbâ/ ‘ayah, predikatnya berupa verba imperfektif yaitu 

 ./min syughl/ من شغل yirja’/ ‘pulang’, sedangkan keterangannya adalah/ يرجع

Kalimat yang terdapat pada data (78) dalam BAS berbentuk يرجع من الأب  الشغل  

/al-?abu yarji’u mina l-syughl/. Perbedaan data (78) dalam BAN dan BAS terletak 

pada penggunakan kata yang mewakili “ayah”, pemarkah pada verba imperfektif, 

dan penggunaan artikel definit. Dalam BAN kata yang digunakan adalah بابا 

/bâbâ/, sedangkan dalam BAS kata yang digunakan adalah بالأ  /al-?abu/. 
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Pemarkah konsonan pertama pada verba imperfektif يرجع dalam BAN berupa 

vokal /i/, sedangkan dalam BAS berupa vokal /a/. Dalam BAN, kata شغل /syughl/ 

tidak memakai artikel definit ال /al/, sedangkan BAS memakai artikel definit  ال 

/al/. Selain itu, dalam BAN pemarkah pada akhir kata dihilangkan, sedangkan 

dalam BAS pemarkah tetap digunakan.   

 Data (79) ّف  fî bait mâfî mukayyif/ merupakan kalimat yang/ في بيت مافي مكي

terdiri dari subjek nominatif dan predikat. Subjeknya berupa frase في بيت /fî bait/ 

yang merupakan gabungan antara partikel dan nomina. Predikatnya adalah  مافي

ّف ّفالم لايوجدبيت الفي  mâfî mukayyif/. Data (79) dalam BAS berbentuk/ مكي كي  /fî l-

baiti lâ yûjadu l-mukayyifa/. Perbedaan kedua kalimat tersebut terletak pada 

penggunaan artikel pada kata بيت /bait/ dan ّف   mukayyif/. BAN tidak/ مكي

menggunakan artikel definit, sedangkan BAS menggunakan artikel definit. Selain 

itu, terdapat pula perbedaan pada penggunaan frase yang mewakili “tidak ada”. 

Dalm BAN frase yang digunakan adalah مافي  /mâfî/ , sedangkan dalam BAS frase 

yang digunakan adalah  لايوجد /lâ yûjadu/. 

 Data (80)  anâ irîd râtib sab’ah mi?ah/ مائة وثلاثين ریالتنا اريد راتب سبعأ 

watsalâtsîn riyâl/ ‘saya ingin gaji 730 real’, mempunyai subjek nominatif berupa 

pronomina persona orang pertama tunggal أنا /anâ/ ‘saya’. Predikatnya berupa 

verba imperfektif orang pertama tunggal /anâ/ yaitu اريد  /irîd/ ‘ingin’. Objeknya 

juga berupa frase yaitu راتب سبعة مائة وثلاثين ریال /râtib sab’ah mi?ah watsalâtsîn 
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riyâl/ ‘gaji 730 real’. Data (80) dalam BAS berbentuk مائة وثلاثين عتراتبا سب ريدأ  أنا 

 anâ urîdu râtiban sab’ata mi?atin wa tsalâtsîn riyâlin/. Perbedaannya terletak/ ریال

pada pemarkah  konsonan pertama pada verba imperfektif orang pertama tunggal 

ريدا . Dalam BAN, pemarkahnya berupa /i/, sedangkan dalam BAS pemarkahnya 

berupa /u/. Selain frase ريدا  /irîd/, dalam BAN digunakan pula frase أبغى /abghâ/ 

untuk mewakili frase “saya ingin”. Dalam kamus bahasa Arab standar, أبغى 

/abghâ/ berasal dari pola C1aC2aC3a yaitu بغي /baghaya/ yang berarti ‘mencari’, 

namun dalam BAN berarti ‘ingin’. Perbedaan yang lain terletak pada pemarkah 

frase مائة وثلاثين ریالتسبع  ,râtib sab’ah mi?ah watsalâtsîn riyâl/. Dalam BAN/ راتب 

pemarkah pada setiap kata dihilangkan. Namun, dalam BAS tetap digunakan. 

Pemarkah nomina  راتب /râtib/ berkasus akusatif karena berfungsi sebagai objek. 

Sehingga frase numeralia yang menerangkan nomina  راتب /râtib/ pun berkasus 

akusatif. 

 Data (81) نا ودعت بزورات إلى مدرسةأ  /anâ wada’tu buzûrât ilâ madrasah/ ‘saya 

telah mengantarkan anak-anak ke sekolah’ didahului oleh subjek nominatif 

berbentuk pronomina persona orang pertama yaitu ناأ  /anâ/. Predikatnya berupa 

verba perfektif orang pertama tunggal /anâ/ yaitu ودعت /wada’tu/ 

‘mengantarkan’. Objeknya yaitu  اتبزور  /buzûrât/ yang merupakan  bentuk  jama’ 

muannats sâlim yang berasal dari nomina tunggal feminin yaitu بزورة /buzûrah/, 

sedangkan keterangannya berupa frase /ilâ madrasah/ yang merupakan gabungan 

antara preposisi dan nomina tunggal fenimin. Dalam BAS, kalimat pada data (81) 
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berbentuk  درسةالمإلى  أنا رافقت الأطفال  /anâ râfiqtu l-?athfâl ilâ l-madrasah/. 

Perbedaan data (81) dalam BAN dan BAS  terletak pada penggunaan frase yang 

mewakili “telah mengantar”. Dalam BAN frase yang digunakan adalah ودعت 

/wada’tu/, sedangkan dalam BAS frase yang digunakan adalah رافقت /râfiqtu/. 

Frase ودعت /wada’tu/ berasal dari pola C1aC2aC3a yaitu ودع /wada’a/. Kata 

tersebut memang terdapat dalam kamus bahasa Arab Standar, namun maknanya 

bukan mengantarkan seperti dalam BAN melainkan meninggalkan. Perbedaan 

selanjutnya terletak pada penggunaan kata yang mewakili “anak-anak”. BAN 

menggunakan kata بزورات /buzurât/, sedangkan BAS menggunakan kata الأطفال /l-

?athfâl/. Perbedaan yang terakhir terletak pada penggunaan artikel definit pada 

nomina مدرسة /madrasah/. Dalam BAN, nomina مدرسة /madrasah/ tidak 

menggunakan artikel definit, sedangkan dalam BAS nomina tersebut 

menggunakan artikel definit.  

 Data (82) هي جهلة /hiya jahlah/ ‘dia (f) bodoh’ terdiri dari subjek nominatif 

dan predikat. Subjek nominatifnya berupa pronomina persona orang ketiga 

tunggal feminin yaitu هي /hiya/, predikatnya berupa adjektifa feminin yaitu  جهلة 

/jahlah/. Kata yang mempunyai makna sama dengan جهلة /jahlah/  adalah kata 

 ghabiyah/. Baik dalam BAN maupun BAS, data (82) mempunyai bentuk/ غبية 

yang sama.  

 Data (76)  نا موياأ ليجبي!  /jibî lî anâ mûyâ/ ‘ambilkan (f) saya air’ merupakan 

contoh dari kalimat verba karena didahului oleh verba imperatif orang kedua 

tunggal feminin, yaitu  jibî/ ‘ambilkan (f). Kemudian diikuti oleh frase yang/  جبي

Bahasa Arab ..., Nurul Setiawati, FIB UI, 2011

 
 
 
 
 
 
 

     



69 
 

Universitas Indonesia 
 
 

merupakan gabungan antara partikel preposisi ل /li/ dan pronomina possesif /y/. 

Frase tersebut berfungsi sebagai objek pertama. Kemudian diikuti pula oleh 

pronomina persona orang pertama tunggal yang berfungsi sebagai penegas dari 

frase لي /lî/. Sedangkan nomina مويا /mûyâ/ berfungsi sebagai objek kedua dari 

kalimat tersebut. Contoh lain dari kalimat verba dapat dilihat pada data sebagai 

berikut, 

!افتح شباك (83)  /iftah syubâk!/ 

  ‘bukalah jendela’ 

زي عشاء (84) ّ !جه    /jahhizî ‘asyâ?/ 

  ‘siapkan makan malam’ 

 Data (83)  شباكافتح!  /iftah syubâk!/ ‘bukalah jendela’ merupakan contoh 

kalimat verba karena di dahului oleh verba imperatif maskulin. Kemudian kalimat 

tersebut diikuti oleh nomina. Dalam BAN data tersebut berbentuk   شباكالافتح!  

/iftahi l-syubâk!/. Yang membedakan data (86) dalam BAN dan BAS adalah 

penggunaan artikel definit. Dalam BAN, nomina شباك /syubâk/ tidak 

menggunakan artikel definit ال /al/, sedangkan dalam BAS nomina شباك /syubâk/ 

menggunakan artikel definit ال /al/, sehingga berbentuk شباكال  /al-syubâk/. Artikel 

definit tersebut berfungsi untuk mentakrifkan nomina. 

 Data (84) زي عشاء ّ !جه   /jahhizî ‘asyâ?/ ‘siapkan makan malam’ juga 

merupakan contoh kalimat verba. Kalimat tersebut didahului oleh verba imperatif 
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feminin yaitu زي ّ  asyâ?/. Data’/ عشاء jahhizî/. Kemudian diikuti oleh nomina/ جه

(87) mempunyai kesamaan dengan data (86) dalam hal penggunaan artikel. Dalam 

BAS data tersebut harus menggunakan artikel definit  ال /al/ yang berfungsi untuk 

mentakrifkan nomina.  

3.4.3 Kalimat Tanya 

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, kalimat tanya adalah kalimat yang 

mengandung suatu permintaan. Kalimat Tanya terbagi menjadi dua yaitu 

pertanyaan total dan pertanyaan parsial. Pertanyaan total adalah kalimat tanya 

yang meminta informasi mengenai seluruh pertanyaan itu. Sedangkan pertanyaan 

parsial adalah kalimat tanya yang hanya meminta informasi mengenai salah satu 

bagian dari pertanyaan itu. Dalam penelitian BAN, penulis menemukan beberapa 

data yang dapat dikategorikan ke dalam kalimat tanya, antara lain 

 /?inti ‘indik zauj/   انت عندك زوج؟ (85)

      ‘kamu punya suami?’ 

ك؟اسم ايش  (86)   /isy ismik?/  

        ‘siapa namamu (f)? 

 

 Data (85) انت عندك زوج؟ /inti ‘indik zauj?/ merupakan contoh pertanyaan 

total karena kalimat tanya tersebut memerlukan informasi jawaban yang 

menyeluruh. Jawaban dari pertanyaan tersebut hanya ada dua pilihan yaitu نعم  

/na’am/ atau لا   /lâ/. Kalimat pada data tersebut tidak menggunakan kata tanya, 

hanya menggunakan intonasi tanya saja. Hal ini sangat berbeda dengan BAS yang 

selalu menggunakan kata tanya هل /hal/ atau أ /a/ ‘apakah/.  Pronomina persona 
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orang kedua tunggal feminin inti ‘ kamu’ (f) berfungsi sebagai subjek nominatif, 

kata عندك /’indik/ berfungsi sebagai predikat, sedangkan kata زوج /zauj/ berfungsi 

sebagai objek. Selain kalimat tersebut, para TKI biasanya juga menggunakan 

kalimat في انت زوج؟  /inti fî zauj?/ untuk menanyakan hal yang sama. Kata انت 

/inti/ yang merupakan pronomina persona orang kedua tunggal feminin berfungsi 

sebagai subjek nominatif kalimat, kata  في /fî/ ‘punya’ berfungsi sebagai predikat, 

dan kata زوج /zauj/ merupakan objek dari kalimat tersebut. Data lain yang 

menunjukkan pertanyaan total adalah 

 /?inti ta’rifî kalâm ‘arabî/ انت تعرفي كلام عربي؟ (87)

 ‘kamu (f) mengerti bahasa 

Arab?’ 

د يبغي شئ ثاني؟  (88) ّ  /?sayyid yibghâ sai tsânî/  سي

  ‘tuan mau sesuatu yang lain?’ 

؟انت فرحان هنا (89)  /inta farhân hinâ?/ 

  ‘kamu (m) senang di sini?’ 

 Data (87), (88) dan (89) hanya mempunyai dua pilihan jawaban yaitu na’am 

atau lâ, sehingga data tersebut dapat dikelompokkan menjadi kalimat pertanyaan 

total. Kalimat tanya pada data (87)  كلام عربي؟  فيانت تعر  /inti ta’rifî kalâm ‘arabî?/ 

tidak menggunakan kata tanya sebagaimana dalam bahasa Arab Standar. Kalimat 

tanya dalam bahasa Arab sehari-hari yang digunakan oleh para TKI hanya 

ditandai dengan meninggikan suara atau tekanan suara. Subjek nominatif pada 
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data (87) adalah pronomina persona orang kedua tunggal feminin انت /inti/ ‘kamu 

(f), predikatnya adalah  فيتعر  /ta’rifî/ ‘mengerti’ yang merupakan verba imperfektif 

bermodus indikatif feminin, sedangkan frase كلام عربي /kalâm ‘arabî/ berfungsi 

sebagai objek. Dalam BAS kalimat tersebut berbentuk ؟ كلاما عربياهل انت تعرفين  

/hal anti ta’rifîna kalâman ‘arabiyyan/. Dari data tersebut terdapat perbedaan 

antara BAN dan BAS. Perbedaan pertama dalam BAN, tidak terdapat kata tanya, 

sedang dalam BAS terdapat kata tanya. Perbedaan kedua terletak pada vokal awal 

pronomina persona orang tunggal feminin, dalam BAN berupa /i/, sedangkan 

dalam BAS berupa /a/. Perbedaan ketiga terletak pada verba imperfektif, dalam 

BAN verba imperfektif tunggal feminin berupa  فيتعر  /ta’rifî/, sedangkan dalam 

BAS berupa تعرفين /ta’rifîna/. Dan perbedaan yang terakhir terletak pada 

pemarkah, dalam BAN pemarkah dihilangkan, sedangkan dalam BAS pemarkah 

tetap digunakan. 

 Pada data (88)  د ّ شئ ثاني؟ يبغىسي  /sayyid yibghâ sai tsânî?/ subjek nominatif  

berupa pronomina maskulin yaitu sayyid ‘tuan’, predikatnya berupa verba 

imperfektif yaitu يبغى /yibghâ/ ‘mau’, dan objeknya juga berupa nomina yaitu  شئ

د ، هل يريد  sai tsânî?/ ‘sesuatu yang lain’. Dalam BAS data (88) berbentuk/ ثاني ّ سي

 sayyid, hal yurîdu syaian âkhar?/. Perbedaan data (88) pada BAN dan /  شيأ آخر؟

BAS terletak pada penggunaan kata tanya penggunaan kata, dan penghilangan 

pemarkah pada setiap akhir kata. Pada BAN tidak digunakan kata tanya, 

sedangkan pada BAS digunakan kata tanya berupa هل /hal/. Dalam BAN kata 

yang digunakan untuk mewakili kata “ingin” adalah kata يبغي /yibghâ/, sedangkan 
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dalam BAS adalah يريد /yurîdu/. Frase yang digunakan untuk mewakili “sesuatu 

yang lain” dalam BAN adalah شئ ثاني /syai tsânî?/, sedangkan dalam BAS 

adalah شيأ آخر /syaian âkhar/. Dalam BAN, pemarkah pada kata شئ dihilangkan, 

sedangkan dalam BAS tidak dihilangkan sehingga berbentuk  شيأ /syaian/. 

 Sama halnya dengan data (87) dan (88), kalimat tanya pada data (89)  انت 

؟فرحان هنا  /inta farhân hinâ?/ ‘kamu (m) senang di sini?’ juga tidak disertai 

dengan kata tanya. Kalimat tanya ini hanya ditandai dengan intonasi bertanya. 

Kalimat tanya pada data (93) berpola SPK, subjek nominatifnya berupa 

pronomina persona orang kedua tunggal maskulin yaitu انت /inta/ ‘kamu (m), 

predikatnya berupa partisipan aktif maskulin yaitu فرحان /farhân/ ‘senang’,  

sedangkan keterangannya berupa keterangan tempat yaitu  هنا /hinâ/ ‘di sini’. 

Dalam BAS  data (89) berbentuk ؟انت فرحان هنا  ./?hal anta farhân hunâ/ هل 

Perbedaannya terletak pada penggunaan kata tanya هل /hal/, pemarkah konsonan 

awal pada pronomina persona orang kedua tunggal maskulin dan pemarkah 

konsonan awal keterangan tempat. Dalam BAN, kata tanya هل /hal/ tidak dipakai, 

sedangkan dalam BAS tetap dipakai. Pemarkah konsonan awal pada pronomina 

persona orang kedua tunggal dalam BAN berupa /i/ -/ inta/-, sedangkan dalam 

BAS berupa /a/, انت /anta/.  Kata  فرحان /farhân/ merupakan bentuk partisipan 

aktif, bentuk ini digunakan agar pemakaiannnya tidak terikat oleh waktu. 

 Kalimat pada data (86) ك؟اسم ايش  /isy ismik?/ ‘siapa namamu (f)?’ 

merupakan contoh dari kalimat pertanyaan parsial. Dikatakan demikian karena 
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jawaban dari kalimat tanya tersebut hanya mengenai salah satu bagian dari 

pertanyaan itu. Kata tanya pada data (86) adalah ايش /isy/ ‘siapa’, kemudian 

diikuti oleh frase  كاسم /ismik/ yang merupakan gabungan dari nomina ism ‘nama, 

dan pronomina posesif ik ‘kamu (f)’. Selain kata  isy/, beberapa TKI juga/  ايش 

menggunakan kata من /min/ untuk menanyakan orang. Kedua kata tersebut berarti 

siapa. Dalam BAS data (86) berbentuk مااسمك /mâ ismuki?/ ‘siapa namumu (f). 

Kata tanya yang digunakan untuk mewakili kata “siapa” dalam BAN adalah mâ. 

Sedangkan frase “namamu” dalam BAS diwakili oleh اسمك /ismuki/. Frase 

tersebut merupakan gabungan antara nomina /ism/ dan pronomina possesif orang 

kedua tunggal feminin ki. Dari kedua kalimat tersebut, perbedaan data (86) dalam 

BAN dan BAS terletak pada penggunaan kata tanya “siapa”  dan perbedaan 

bentuk pronomina possesif orang kedua tunggal feminin. Dalam BAN kata tanya 

yang digunakan adalah isy, sedangkan dalam BAS kata tanya yang digunakan 

adalah ما /mâ/. Pronomina possesif orang kedua tunggal dalam BAN berbentuk ik, 

sedangkan dalam BAS berbentuk ki. Kalimat parsial dapat dilihat pada data 

berikut 

  /?min fîn inta/  من فين انت؟ (90)

  ‘dari mana kamu’ 

؟وين رح (91)   /wîn ruh?/ 

  ‘mau kemana’  

 /kaif hâlik/  كيف حالك؟ (92)

  ‘bagaimana kabarmu?’ 
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؟ ذحين (93)  /?sâ’at  kam dzahîn / ساعة كم 

  ‘jam berapa sekarang?/ 

 

 Data (90) من فين انت؟ /min fîn inta?/ dari mana kamu?’ adalah kata tanya 

yang menanyakan tempat, sehingga jawaban dari kalimat tersebut pasti merujuk 

pada suatu tempat yang telah didatangi. Data tersebut mempunyai makna yang 

sama dengan ؟ من وين  /min wîn?/. Dalam BAS, data (90) berbentuk من أين أنت؟  

/min aina anta?/. Perbedaan data (90) dalam BAN dan BAS terletak pada 

penggunaan kata yang digunakan untuk mewakili kata “mana”. Dalam BAN kata 

yang digunakan fîn yang merupakan gabungan antara preposisi fî dan kata tanya 

?aina. Perbedaan kedua terdapat pada pemarkah konsonan pertama dalam 

pronomina persona orang kedua tunggal maskulin. Dalam BAN berupa /i/, 

sedangkan dalam BAS berupa /a/.  

 Kalimat tanya pada data (91)  ؟تروحوين  /wîn tarûh/ ‘mau kemana kamu pergi?’ 

juga menanyakan suatu tempat yaitu tempat yang hendak dituju. Kata tanya wîn 

merupakan gabungan antara partikel wa dan aina. Sedangkan kata تروح /tarûh/ 

merupakan verba imperatif dari pola C1aC2aC3a yaitu rawaha. Dalam BAS data 

(91) berbentuk  ؟إلى أين تذهب /ilâ aina tadzhab?/. Dari kalimat tersebut terlihat 

adanya perbedaaan dalam BAN dan BAS yaitu penggunaan kata tanya yang 

digunakan untuk mewakili “mau kemana” dan kata yang digunakan untuk 

mewakili “pergi”. Dalam BAN kata tanya yang digunakan adalah wîn, sedangkan 

dalam BAS kata yang digunakan adalah ilâ aina. Dalam BAN kata yang 

digunakan untuk mewakili kata “pergi” adalah kata tarûh, sedangkan dalam BAS 

adalah kata tadzhab. 
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 Kata tanya pada data (92) ؟حالك  ’?kaif hâlik/ ‘bagaimana kabarmu (f)/ كيف 

adalah kata kaif yang menanyakan keadaan atau situasi, kata ḥâlik adalah 

gabungan antara infinitif dari pola C1aC2aC3a yaitu hawala dan pronomina 

posessif orang kedua tunggal feminin yaitu ik. Dalam BAS data tersebut 

berbentuk kaif hâluki?. Perbedaan data  (92) terletak pada pronomina possesif 

orang kedua tunggal feminin. Dalam BAN diwakili dengan ik, sedangkan dalam 

BAS diwakili dengan ki. 

 Kata tanya pada data (93) ؟ذحين  sâ’ah kam dzahîn?/ ‘jam berapa/ ساعة كم 

sekarang?’ adalah كم /kam/ yang berarti menanyakan jumlah. Dalam BAS 

berbentuk ؟كم الساعة الآن  /kam sa’atu l-ân?/. Perbedaan antara BAN dan BAS 

dalam data tersebut terletak pada susunan katanya. Dalam BAN kata tanya /kam/ 

diletakkan sesudah kata sa’ah, sedangkan dalam BAS, kata tanya kam diletakkan 

di awal kalimat, sebelum kata sa’ah. Kata sa’ah dalam BAS menggunakan artikel 

definit al, sedangkan dalam BAN tidak menggunakan artikel definit al. Perbedaan 

yang kedua terletak pada penggunaan kata “sekarang”. Dalam BAN, kata yang 

digunakan adalah ذحين /dzahîn/, yang merupakan gabungan dari kata هذا /hadzâ/ 

dan  .hîn/ ‘saat ini’. Sedangkan dalam BAS, kata yang digunakan adalah al-ân/  حين

3.4.4  Kalimat Perintah 

 Kalimat perintah adalah kalimat yang maknanya menuntut suatu pelaksanaan 

atau suatu perbuatan.  Kalimat perintah dalam BAN misalnya, 

!جبي لي أنا مويا  (94)      /jibî lî anâ mûyâ/ 

  ‘ambilkan (m) saya air’ 

!افتح شباك (95)  /iftah syubâk!/ 
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  ‘bukalah jendela’ 

ي  (96) ري(سكّ !باب) سكّ  /sukkî (sakrî) bâb/ 

  ‘tutuplah pintu’ 

!أعطني نص كيلو لحم (97)   /a’tinî nush kîlû lahm/ 

 ‘berilah saya setengah kilo 

daging’ 

 Kalimat pada data (94) ! انا مويا ليجبي   /jibî lî anâ mûyâ/ ‘ambilkan saya air’ 

merupakan kalimat perintah. Hal ini ditandai oleh adanya فعل الأمر /fi’lu l-amr/ 

‘verba imperatif’ pada awal kalimat. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, 

verba imperatif jibî berasal dari pola C1aC2aC3a – yiC1iC2C3u – C1iC3 yaitu 

jayaba - yijîbu - jib, sedangkan tambahan y merupakan penanda kalimat imperatif 

feminin. Dalam BAN kata jib tidak digunakan, tetapi menggunakan kata خد 

/khud/ ‘ambilkan’. Pronomina persona orang pertama tunggal anâ ’saya’ 

berfungsi sebagai objek pertama, kata jibî ’ambilkan’ berfungsi sebagai predikat, 

sedangkan kata mûyâ ’air’ berfungsi sebagai objek. Dalam BAS kata yang 

digunakan untuk mewakili “air” adalah al- mâ?. 

 Kalimat perintah pada data (95) افتح شباك!  /iftah syubâk!/ ‘bukalah jendela’ 

ditandai dengan adanya verba imperatif iftah pada awal kalimat. Kata iftah berasal 

dari pola C1aC2iC3a – yiC1C2aC3u – C1C2aC3 yaitu fataha - yiftahu - iftah. Kata 

iftah digunakan baik dalam BAS maupun dalam BAN. Kata syubâk juga 

digunakan baik dalam BAS maupun BAN. Kalimat tersebut berpola PO, 

Predikatnya adalah iftah ‘bukalah’ sedangkan objeknya adalah syubâk. Yang 

membedaan data (95) dalam BAN dan BAS adalah penggunaan artikel definit 

pada kata syubâk. Dalam BAN, kata syubâk tidak menggunakan artikel definit al. 
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Sedangkan dalam BAS, kata syubâk menggunakan artikel definit al sehingga 

berbentuk  الشباك /al- syubâk/.  

 Kata sukkî yang terletak pada awal kalimat dalam data (96)   ي !بابسكّ  /sukkî 

bâb/ ‘tutuplah pintu’ menandakan bahwa kalimat tersebut adalah kalimat perintah. 

Kata sukkî berasal dari pola C1aC2aC3a – yiC1uC2C3u – C1uC2C3a yaitu sakka -

yisakku - sukka. Kata sukka digunakan untuk memerintah laki-laki, sedangkan 

kata  sukkî  digunakan untuk memerintah perempuan. Selain kata sukka digunakan 

juga kata sakkir untuk mewakili kata perintah “tutuplah”. Kata ر  /sakkir/ سكّ

berasal dari pola kedua yaitu C1aC2C2aC3a – yiC1aC2iC3u – C1aC2C2iC3 yaitu 

sakkara – yusakkiru – sakkir. Kalimat pada data (96) juga berpola PO, 

predikatnya adalah sukkî atau sakr ‘tutuplah’ sedangkan objeknya adalah bâb 

‘pintu’. Kata sakka dan sakkara merupakan kalimat baku karena terdapat dalam 

kamus bahasa Arab standar. Namun, Dalam BAS kata-kata tersebut jarang 

digunakan. Kata yang sering digunakan adalah kata أغلق /aghliq/.  

 Data (97) أعطني نص كيلو لحم!  /a’tinî nush kîlû lahm/ ‘berilah saya setengah 

kilo daging’ berpola PO. Kata perintah a’ti ‘ambilkan’ berfungsi sebagai predikat, 

pronomina nî ‘ saya’ berfungsi sebagai objek pertama, sedangkan nush kîlû lahm 

‘setengah kilo daging’ berfungsi sebagai objek kedua. Dalam BAS, data (97) 

berbentuk عطني نصف كيلو لحم أ  /a’tinî nishfa kîlû lahmin/. Perbedaannya terletak 

pada kata nush dan nishfa.  Kata nush digunankan dalam BAN, sedangkan kata 

nishfa dalam BAS. Perbedaan yang lain terletak pada pemarkah akhir setiap kata. 

Dalam BAN, pemarkah pada akhir setiap kata dihilangkan. Sedangkan dalam 

BAS, pemarkah tetap digunakan yang bertujuan untuk mengetahui fungsi suatu 

kata dalam kalimat. Pemarkah pada kata nishf  berupa /a/ yang menandakan kata 

tersebut berfungsi sebagai objek.   
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3.4.5  Kalimat Larangan 

 Keraf (1991: 208) menyebutkan bahwa kalimat larangan adalah perintah yang 

bersifat negatif, yaitu melarang seseorang melakukan sesuatu hal. Dalam 

penelitian ini, penulis menemukan beberapa data yang termasuk ke dalam kalimat 

larangan, yaitu 

الحين )مجلس(في غرفة ضيوف  لا تنظّ  (98)  /lâ tunazhzhifî ghurfah dhuyûf 

(majlis) al-hîn/  

  ‘janganlah kamu bersihkan 

ruang tamu sekarang’ 

ذالحينلا تقرأ رسالة  (99)  /lâ taqra?u risâlah dza al-hîn/ 

‘janganlah kamu membaca surat 
sekarang’ 

 

 Data (98)   لا تنظفي غرفة ضيوف /lâ tunazhzhifî ghurfah dhuyûf (majlis) al-hîn/ 

‘janganlah kamu (m) bersihkan ruang tamu sekarang’ berpola PSOK, predikatnya 

adalah lâ tunazhzhifî ‘jangan bersihkan’, subjeknya adalah pronomina persona 

orang kedua tunggal femini inti ‘kamu (f)’ yang melekat pada verba imperfektif 

tunazhzhifî, objeknya adalah ghurfah dhuyûf atau majlis ‘ruang tamu’, sedangkan 

keterangannya berupa keterangan waktu al-hîn ‘sekarang’. Kalimat tersebut 

merupakan kalimat larangan karena ditandai dengan partikel لا /lâ/ yang diikuti 

oleh verba imperatif bermodus jussif.  

 Data (99) لا تقرأ رسالة ذالحين /lâ taqra? risâlah dza al-hîn/  ‘janganlah kamu 

(m) membaca surat sekarang’ juga berpola sama seperti data (98) yaitu PSOK, 

predikatya berupa kata larangan lâ taqra?, subjeknya berupa pronomina persona 

orang kedua tunggal maskulin yang menempel pada verba imperfektif, objeknya 

berupa nomina risâlah ‘surat’, sedangkan keterangannya berupa keterangan waktu  
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yaitu dza al- hîn ‘sekarang’.  Kalimat tersebut juga merupakan kalimat larangan, 

karena partikel  لا /lâ/ dalam data tersebut bermakna jangan. Kalimat tersebut 

didahului oleh partikel لا /lâ/ kemudian diikuti oleh verba imperatif bermodus 

jussif. 

3.4.5 Fenomena Bahasa Arab TKI dari Aspek Sintaksis  

 Fenomena bahasa Arab TKI dari aspek sintaksis terlihat dari adanya 

kesalahan-kesalahan dalam kalimat yang dilakukan oleh para TKI bekerja di Arab 

Saudi.  Kesalahan-kesalahan dari aspek sintaksis dapat dilihat pada data berikut, 

a. Kalimat Tanya 

No Bahasa Arab TKI 

Transliterasi 

Arti 

BAN 

Trasliterasi 

Arti 

 ايش تبغى انت ايجي هنا؟ 100

/îsy tibghâ inta îjî hinâ/ 

‘mau apa kamu (m) datanglah di 

sini?’ 

هنا؟تبغى    ايش 

/îsy tibghâ inta hinâ/ 

mau apa kamu (m) di sini?’ 

 

 انت في زوجة؟ 101

/inta fî zaujah?/ 

‘kamu (m)  punya istri?’ 

 انت في زوج؟

/inti fî zauj?/ 

‘kamu (f)  punya suami’ 

 انت تعرف كلام عربي؟  102

/inti ta’rif kalâm ‘arabî/ 

‘apakah kamu (f) mengerti (m) 

bahasa Arab?’ 

 انت تعرفي كلام عربي؟ 

 

/anti ta’rifî kalâm ‘arabî/ 

‘apakah kamu (f) mengerti (f) 
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 bahasa Arab?’ 

 

د ابغى شيئ تاني؟ 103 ّ   سي

/sayyid  ibghâ sai tânî?/ 

‘apakah tuan hendaklah sesuatu 

yang lain? 

د تبغى شيئ تاني؟ ّ   سي

/sayyid tabghâ sai al-tsânî?/ 

‘apakah tuan mau sesuatu yang 

lain? 

3.4.1 Fenomena Bahasa Arab TKI pada Kalimat Tanya 

 

 Data (100) ؟يجي هناايش تبغى انت ا  /îsy tibghâ inta ijî hinâ/ ‘mau apa kamu (m) 

datang datanglah di sini?’ menunjukkan bahwa para TKI tidak begitu menguasai 

bahasa Arab. Ada dua verba yang digunakan pada data tersebut yaitu تبغى /tibghâ/ 

dan ييجا  /îjî/. Seharusnya verba yang digunakan hanya satu verba yaitu verba 

imperfektif tunggal maskulin yaitu tibghâ ‘kamu mau’. Data (101)  ؟انت في زوجة  

/inti fî zaujat?/ ‘kamu (m) punya istri?’ merupakan kalimat yang benar. Namun, 

yang dimaksudkan penulis dalam angket adalah ؟انت في زوج  /inti fî zauj?/ ‘kamu 

(f) punya suami?’.  Kekeliruan tersebut dilakukan oleh para TKL, hal ini 

disebabkan karena mereka hanya menguasai kosakata bahasa Arab yang berjenis 

maskulin. Selain kekeliruan tersebut, ada juga yang keliru dalam menggunakan 

pronomina persona misalnya inta fi zauj? ‘kamu (m) punya suami?’. Pronomina 

persona yang seharusnya digunakan pronomina persona orang kedua tunggal 

feminin adalah inti ‘kamu (f)’.  

 Data (102) ؟ تعرف كلام عربي  inti ta’rif kalâm ‘arabî/  ‘apakah kamu (f)/ انت 

mengerti (m) bahasa Arab?’ merupakan kalimat yang salah karena tidak 

menyesuaikan jenis pada setiap kata dalam kalimat tersebut. Pronomina persona 

yang digunakan dalam kalimat tersebut adalah pronomina persona orang kedua 
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tunggal feminin, sehingga verba imperfektif yang mengikutinya harus berjenis 

feminin yaitu  فيتعر  /ta’rifî/. Selain itu, ada pula yang menggunakan verba 

imperfektif ta’allam dalam kalimat tersebut. Verba tersebut tidak tepat digunakan 

karena subjek kalimat data (102) berupa pronomina persona berjenis feminin, 

sehingga predikatnya juga harus berjenis feminin.  

 Data (103)   ّ ؟ تاني د ابغى شيئسي /sayyid ibghâ sai tânî?/ ‘apakah tuan hendaklah 

sesuatu yang lain? merupakan kalimat tanya yang salah. Karena ابغى /ibghâ/ 

adalah verba imperatif dari akar kata بغى /baghaya/. Seharusnya verba yang 

digunakan adalah verba imperfektif orang ketiga maskulin yaitu يبغى /yibghâ/ ‘dia 

(m) ingin’. Ada pula yang menggunakan verba imperfektif orang pertama -saya- 

yaitu  ىتيغ  abghâ/ ‘saya mau’, verba imperfektif orang kedua maskulin/  ابغى 

/tabghâ/ ‘kamu (m) mau', dan verba imperfektif orang kedua feminin  /tibghî/  تيغي 

‘kamu (f) mau’.  

 

b. Kalimat Perintah  

No Bahasa Arab TKI 

Transliterasi 

Arti 

BAN 

Trasliterasi 

Arti 

ل ، اجلسي 104 !تفضّ   

/tafadhdhal. ijlisî!/ 

‘silakan (m), duduk (f)! 

ل ،  !اجلستفضّ   

/tafadhdhal. ijlis!/ 

‘silakan (m), duduk (m)! 

!جبي أنا مويا 105  

/jibî anâ mûyâ/ 

!جب أنا مويا  

/jib anâ mûyâ/ 
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‘ambilkan saya air!’  ‘ambilkan saya air!’  

!أعط انا نص كيلو لحم 106   

/a’thi anâ nush kîlû lahm!/ 

 berilah saya setengah kilo daging! 

!نصف كيلو لحم أعطنى  

/a’thinî anâ nush kîlû lahm!/ 

 berilah saya setengah kilo daging! 

Tabel 3.4.2 Fenomena Bahasa Arab TKI pada Kalimat Perintah 

 Data (104) ل ، ا !يجلستفضّ  / tafadhdhal. ijlisî!/ ‘silakan (m), duduk (f)!’ 

terdiri dari dua verba imperatif yaitu verba imperatif orang kedua tunggal 

maskulin dan verba imperatif tunggal maskulin. Seharusnya kedua data tersebut 

terdiri dari verba imperatif maskulin sehingga terdapat kesesuaian jenis dalam 

kalimat. Ada pula TKI yang melakukan kekeliruan lain misalnya لت !جلس، ا يفضّ  

/tafadhalî ijlis!/ ‘silakan (f), duduk (m)!’. Verba tafadhalî seharusnya diikuti oleh 

verba ijlisî, karena verba fadhalî merupakan verba imperatif yang ditujukkan 

untuk persona feminin. Hal ini dapat dilihat dari sufiks -î  pada verba tafadhdhal.  
 Sebelum pronomina persona orang pertama tunggal ?anâ pada data (105) 

!جبي أنا مويا  /jibî ?anâ mûyâ/ ‘ambilkan saya air’ seharusnya diletakkan frase lî 

yang merupakan gabungan antara preposisi li ‘untuk’ dan pronomina possesif y 

‘saya’ karena pronomina persona anâ hanya berfungsi sebagai penegas dari frase 

lî ‘untuk saya’. Para TKI melakukan hal tersebut, karena mereka menerjemahkan 

satu persatu kata dalam bahasa Indonesia ke dalam bahasa Arab. Pada data (105) 

semua TKW melakukan kekeliruan dalam menggunakan verba imperatif. Mereka 

menggunakan verba imperatif feminin yaitu jibî. Verba yang seharusnya 

digunakan adalah verba imperatif maskulin yaitu jib karena yang dimaksud 

penulis dalam angket adalah kalimat perintah yang ditujukan untuk maskulin. 

Dalam penelitian ini, penulis juga menemukan data lain yaitu  jibî mûyâ yang 

berarti ambilkan air. Padahal yang diminta penulis dalam angket tidak hanya 

perintah untuk mengambil air, tetapi juga terdapat keterangan untuk siapa air 
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tersebut. Data lain yang sama dengan data (105) adalah قهوة مدم جبي  /jibbî mâdam 

qahwah/ ‘bawakan nyonya kopi’. Sebelum nomina mâdam, seharusnya disertai 

partikel li ‘untuk’.  

Pronomina anâ pada data (106)  أعط انا نص كيلو لحم!  /a’thi anâ nush kîlû 

lahm/ ‘berilah saya setengah kilo daging’ seharusnya berbentuk nî karena 

berfungsi sebagai objek. Pronomina anâ tidak dapat dijadikan objek karena 

lazimnya berfungsi sebagai subjek. Selain itu, ada juga TKI yang yang 

menyebutkan انا أعط نص كيلو لحم /anâ a’thi nush kîlû lahm/ ‘saya berilah setengah 

kilo daging’. Susunan kalimat tersebut salah, kalimat yang benar adalah a’thinî 

anâ nush kîlû lahm ‘berilah saya setengah kilo daging. 

c. Kalimat Mayor  

No Bahasa Arab TKI 

Transliterasi 

Arti 

BAN 

Trasliterasi 

Arti 

ّب 107    انت طي

/inti thayyib/ 

‘kamu (f) baik (m)’ 

بة ّ   انت طي

/inti thayyibah/ 

‘kamu (f) baik (m)’ 

   ماما اشتر خضرات وفواكه في سوق 108

/mâmâ isytari khadrawât 

wafawâkih fî sûq/ 

‘ibu belilah sayur-sayuran dan 

buah-buahan di pasar’ 

وفواكه في سوقماما تشتري خضرات     

/mâmâ  tisytarî khadrawât 

wafawâkih fî sûq/ 

‘ibu membeli sayur-sayuran dan 

buah-buahan di pasar’  

Tabel 3.4.3 Fenomena Bahasa Arab TKI pada Kalimat Mayor  
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 Data (107) طيب انت  /inti thayib/ ‘kamu (f) baik (m) merupakan contoh 

kalimat yang subjek dan predikatnya tidak sesuai dari segi jenis. Subjek kalimat 

tersebut adalah pronomina persona orang kedua tunggal feminin yaitu inti ‘kamu 

(f), sedangkan predikatnya berupa adjektif maskulin thayib ‘baik (m)’. 

Seharusnya predikatnya juga berjenis feminin yaitu thayibah ‘baik (f). Data lain 

yang sama dengan data adalah انت كسلان /inti kaslân/ ‘kamu (f) malas (m)’ dan 

غبي انت  /inti ghabî/ ‘kamu (f) bodoh (m). Subjek kedua kalimat tersebut berupa 

pronomina persona orang kedua tunggal feminin -inti-, sedangkan predikatnya 

berupa adjektifa maskulin kaslân dan  ghabî Subjek dan predikat kalimat tersebut 

tidak sepadan dari segi jenis. Pronomina inti seharusnya diikuti oleh adverbia 

kaslânat dan ghabiyah. Kekeliruan ini dilakukan oleh hampir semua responden. 

Namun, sebenarnya yang dimaksudkan penulis adalah “dia bodoh” bukan kamu 

“bodoh”. Sehingga dapat dikatakan para TKI ini keliru dalam menggunakan 

pronomina persona. 

 Kekeliruan yang dilakukan pada data (108)  فواكه في سوقو  خضراتماما اشتر  

/mâmâ isytari khadrawât wafawâkih fî sûq/ ‘ibu belilah sayur-sayuran dan buah-

buahan di pasar’ yaitu terdapat pada kata اشتر /isytari/ ‘belilah’ karena kata 

tersebut merupakan kata imperatif yang berfungsi sebagai kata perintah. Verba 

yang seharusnya digunakan adalah verba imperfektif berjenis feminin yaitu تشتري 

/tistarî/ ‘membeli (f)’. Karena subjek kalimat pada data tersebut adalah nomina 

feminin -mâmâ-, maka predikatnya juga harus berjenis feminin. Selain itu ada 

pula TKI yang keliru dalam menggunakan partikel, misalnya partikel min ‘dari’, 

ilâ ‘ke’ untuk mewakili partikel “di” dan partikel ma’a untuk mewakili partikel 

“dan”. 

 

d. Kalimat Nominal dan Verbal 

No Bahasa Arab TKI BAN 
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Transliterasi 

Arti 

Trasliterasi 

Arti 

 بابا ارجع من شغل 109

/bâbâ irja’ min syughl/ 

‘ayah datanglah dari kerja’ 

 بابا يرجع من شغل

/bâbâ yirja’ min syughl/ 

‘ayah datanglah dari kerja’ 

 أنا ودّع بزورة إلى مدرسة 110

/anâ waddaa’ buzûrat ilâ 

madrasah/ 

‘saya antarkanlah anak ke sekolah’ 

اودّع بزورات إلى مدرسةانا    

/anâ awaddi’ buzûrât ilâ madrasah/ 

‘saya mengantar anak ke sekolah’ 

زي عشاء  111 ّ !جه    

/jahhazî ‘asyâ!/ 

‘siapkan (f)  makan malam!’  

زي عشاء  ّ !جه    

/jahhizî ‘asyâ!/ 

‘siapkan (f) makan malam!’ 

Tabel 3.4.4 Fenomena Bahasa Arab TKI pada Kalimat Nominal dan Verbal 

Data (109) dan (110) merupakan contoh kalimat nomina. Karena diawali oleh 

nomina. Verba yang digunakan pada data (109) من شغل رجعبابا ا  /bâbâ irja’ min 

syughl/ ‘ayah datanglah dari kerja’ tidak tepat digunakan karena verba irja’ 

merupakan verba imperatif yaitu verba yang digunakan untuk memerintah 

seseorang. Verba yang seharusnya digunakan adalah verba imperfektif maskulin 

yaitu yirji ’dia (m) pulang’. Selain kekeliruan tersebut, ada pula TKI yang salah 

dalam pemilihan diksi dan penggunaan verba. Diksi yang dgunakan adalah kata 

îjî. Kata îjî merupakan verba imperatif yang pembentukannya berasal dari ajaya - 

yîjî - îjî ‘telah datang - datang - datanglah’ 
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 Penggunaan verba wadda’ ‘antarkanlah’ pada data (110) مدرسة انا ودّع بزورة إلى  

/anâ wadda’ buzûrat ilâ madrasah/ ‘saya antarkanlah anak ke sekolah’ tidak tepat 

digunakan karena verba tersebut merupakan verba imperatif yaitu verba yang 

berfungsi untuk meminta orang lain untuk mengerjakan suatu hal. Verba yang 

seharusnya digunakan adalah verba imperfektif untuk pronomina persona orang 

pertama tunggal yaitu ّع  awaddi’/ ‘saya mengantar’. Nomina yang seharusnya/ اود

digunakan adalah bentuk jamak dari nomina بزورة /buzûrat/ ‘anak’ yaitu بزورات 

/buzûrât/ ‘anak-anak’. Selain kekeliruan tersebut, ada pula TKI yang keliru dalam 

menggunakan partikel misalnya ada yang menggunakan partikel fî ‘di dalam’ 

untuk mewakili partikel ilâ, bahkan ada juga TKI yang tak menggunakan partikel 

sama sekali. 

 Data (111) زي عشاء ّ !جه  /jahhazî ‘asyâ?/ ‘siapkan (f) makan malam’ 

merupakan contoh kalimat verba karena diawali dengan verba. Data (111) juga 

menunjukkan bahwa penguasaan bahasa Arab TKI yang berada di bawah bahasa 

ibu. Verba imperatif yang digunakan seharusnya زي ّ  jahhizî/ karena berpola/  جه

C1aC2C2aC3a. Ada pula TKI yang keliru dalam memilih diksi misalnya ada yang 

menggunakan kata sawwi ‘buatlah’, ada pula yang menggunakan kata tartîb 

‘persiapkan’ bahkan ada pula TKI yang tak mengisi angket karena ia tidak 

mengetahui terjemahan bahasa Arabnya.  

e. Kalimat larangan  

No Bahasa Arab TKI 

Transliterasi 

Arti 

BAN 

Trasliterasi 

Arti 

الحين) مجلس( 112  لا نظّفي غرفة ضيوف  

/lâ tanzhifî  ghurfah dhuyûf 

الحين) مجلس( ضيوف لا تنظّفي غرفة    

/lâ tunazhzhifî  ghurfah dhuyûf 
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(majlis) al-hîn/  

‘janganlah bersihkankan ruang 

tamu sekarang!’ 

(majlis) al-hîn/ 

‘janganlah kamu membersihkan 

ruang tamu sekarang!’ 

Tabel 3.4.5 Fenomena Bahasa Arab TKI pada Kalimat Larangan 

 Kekeliruan yang terjadi pada data (112) غرفة ضيوف لا نظّفي الحين  /lâ nazhzhifî  

ghurfah dhuyûf al-hîn/ yaitu terdapat pada لا نظّفي /lâ nadzdzifî/. Karena 

pembentukan kata kerja larangan bukanlah dari gabungan antara partikel lâ ‘tidak’ 

dan verba imperatif nazhzhifî  ‘bersihkan’, melainkan dari gabungan antara 

partikel لا /lâ/ ‘tidak’ dan verba imperfektif untuk orang kedua تنظّفي /tunazhzhifî/  

‘kamu membersihkan’. Hal ini disebabkan karena TKI kurang menguasai bahasa 

Arab. Mereka hanya menambahkan partikel lâ ‘tidak’ setelah verba imperatif. 
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BAB IV 

KESIMPULAN 

 

 Bahasa merupakan alat komunikasi yang bertujuan agar orang lain dapat 

memahami pesan yang kita sampaikan. Bahasa yang digunakan para TKI yang 

bekerja di Arab Saudi adalah BAN.  Hal ini disebabkan karena BAN dianggap 

lebih mudah dan lebih praktis dibandingkan BAS. Dilihat dari sudut pandang 

fonologi, BAN mengalami beberapa proses yaitu asimilasi dan perubahan-

perubahan lainnya seperti afesis, apokop, sinkop, proteis, dan paragog.  

Dalam sudut pandang morfologi, BAN mengalami proses derivasi dan 

infleksi.  Pola-pola yang terbentuk melalui proses derivasi adalah, C1uC2C3, 

tiC1C2aC3, C1iC3, yiC1C2iC3, dan C1aC2aC3a. Pola-pola tersebut merupakan pola 

yang berasal dari unaugmented verbal root, sedangkan yang berasal dari 

augmented verbal root adalah C1taC2aC3, ?C1taC2iC3u, C1aC2C2iC3, 

?taC1aC2C2aC3u, tC1aC2C2aC3a, C1âC2iC3, maC1C2aC3, maC1C2uC3, miC1C2aC3at. 

Pola-pola merupakan pola yang sering dijumpai dalam BAN. Infleksi dalam BAN 

biasanya terjadi pada jama’ taksîr (broken/irregular plural) yang berupa infiks  ا  

/â/ dan jama’ muannats sâlim (regular feminin plural) yang berupa sufiks _َات  /-

ât/.  

Dilihat dari sudut pandang sintaksis, kalimat dalam BAN terbagi menjadi 

beberapa macam yaitu kalimat minor, kalimat mayor, kalimat nomina, kalimat 

verba, kalimat tanya, kalimat perintah, dan kalimat larangan. Kalimat dalam BAN 

pada dasarnya mempunyai struktur yang sama dengan BAS. Namun,  ada 

beberapa hal yang berbeda, misalnya kalimat tanya dalam BAN, tidak lagi 

menggunakan kata tanya tetapai hanya dengan meninggikan intonasi bertanya. 

Penguasaan bahasa Arab bagi TKI dianggap sangat penting demi kelancaran 

dalam bekerja. Namun, pada kenyataannya  penulis menemukan fakta bahwa para 

TKI ini belum sepenuhnya menguasai bahasa kedua yaitu bahasa Arab. 

Penguasaan bahasa kedua para TKI ini tidak sebagus dengan bahasa ibu mereka. 

Bahasa Arab ..., Nurul Setiawati, FIB UI, 2011

 
 
 
 
 
 
 

     



90 
 

Universitas Indonesia 
 
 

Penguasaan bahasa kedua tersebut cenderung dibawah bahasa pertama. 

Kekeliruan yang dilakukan TKI dari aspek fonologi adalah kekeliruan dalam 

mengucapkan bunyi, seperti bunyi [sy] berubah menjadi [s], [‘] berubah menjadi 

[?], vokal panjang berubah menjadi vokal pendek, dll. Hal ini terjadi karena dalam 

bahasa Indonesia tidak terdapat fonem-fonem tersebut. Dari aspek morfologi, 

kekeliruan yang dilakukan para TKI adalah keliru dalam menggunakan pola 

derivasi, misalnya kata افضل /ifdhal/. Kata tersebut seharusnya menggunakan pola 

lima bukan pola pertama. Sehingga kata tersebut berbentuk  تفضّل /tafadhdhal/.  

Dari aspek sintaksis, para TKI keliru dalam menggunakan verba. Verba yang 

seharusnya digunakan adalah verba imperfektif. Namun, mereka menggunakan 

verba imperatif. Kesalahan tersebut terjadi karena para TKI ini, menerapkan apa 

yang sering diucapkan majikan mereka, yaitu verba imperatif. Selain itu, 

kekeliruan yang dilakukan para TKI adalah dalam penggunaan kata. Hampir 

seluruh TKW menggunakan kata yang berjenis feminin untuk kata yang 

seharusnya berjenis maskulin. Begitu pula sebaliknya, para TKL menggunakan 

kata berjenis maskulin untuk kata yang berjenis feminin. Penguasaan bahasa Arab 

yang tak sempurna juga ditunjukkan pada ketidaksesuaian kalimat berdasarkan 

jenis. Misalnya  ب ّ انتطي  /inti tayyib/ ‘kamu (f) baik (m).  انت /inti/ merupakan 

pronomina persona berjenis feminin, sedangkan ّب   tayyib/ merupakan adverbia/ طي

berjenis maskulin. Hal-hal tersebut menunjukkan bahwa para TKI belum 

sepenuhnya menggerti dan menguasi bahasa Arab.  
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