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BAB I 

ْٙ انْعَشَبَِّٛةِ   الأسََبسَِّٛةُ فِ

DASAR-DASAR BAHASA ARAB 

 
Beberapa pelajaran dasar sebagai rumus atau kunci dalam 

pembelajaran berbahasa dan bahasa Arab yang harus dikuasai 

dengan baik di mana penguasaannya akan mempermudah dalam 

belajar maupun berbicara, dan pelajaran ini merupakan inti dasar dari 

penguasaan bahasa Arab yang akan membantu mengurangi dan 

menghilangkan kendala-kendala di dalam mempelajarinya. 

 

A. Bentuk-Bentuk Abjad Arab 
 

Abjad Arab terdiri dari 28/30 huruf yang mempunyai beberapa 

bentuk sesuai letak atau posisi huruf di dalam suatu kata, baik ia 

berdiri sendiri pada awal kata, di tengah dan di akhir sebuah kata. Hal 

ini dapat dilihat pada tabel di bawah ini:  

١ْغِ أؽْىَبٌِٙبَ ِّ خُ الأثْغَذ٠َِّخِ اٌؼَشَث١َِّخِ ثغَِ َّ  لبَئِ
 شَكْلُ الؼَنْفِ 

Bentuk Huruf 
  
 
 إسْمُ الؼَنْفِ 

Nama 
Huruf 

 
 

قْمُ   النَّ
No 

مُنْفَنِقًا 
فيِْ نِهَايَحِ 
 الكَلِمَحِ 

Pada 
akhir 
kata 

مُذَّصِلاً فيِْ نِهَايَحِ 
 الكَلِمَحِ 

Bersamb 
ung di akhir 

kata 

مُذَّصِلاً مِن 
 الظَانِتَيْنِ 

Di 
tengah 

ل الكَلِمَحِ   مُذَّصِلاً أَوَّ
Bersambung 
di awal kata 

 مُنْفَنِقاً 
Berdi

ri 
sendi

ri 

 ٔ الألَِفُ  ا - - ا ا

 ٕ التَاءُ  ب ث ت ب ب

 ٖ الذَّاءُ  خ ذ ذ د خ

 ٗ الشـَّاءُ  ز ص ص س ز

 ٘ الظِيْمُ  ض ظ ظ ط ض

 ٙ الؼَاءُ  غ ؽ ؽ ػ غ
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اءُ  ؾ ف ف ؿ ؾ َـ  ٧ ال

الُ  ق - - ك ق  ٨ القَّ

الُ  ل - - ل ل  ٩ اللَّ

اءُ  ن - - ن ن  ٓٔ النَّ

ايُ  ز - - ز ز  ٔٔ الزَّ

يْنُ  س س س س س  ٕٔ السِّ

يْنُ  ش ش ش ش ش  ٖٔ الشِّ

اقُ  ص ص ص ص ص  ٗٔ الصَّ

اقُ  ض ض ض ض ض  ٘ٔ الضَّ

 ٙٔ الطّاءُ  ط ط ط ط ط

اءُ  ظ ظ ظ ظ ظ  ٧ٔ الضَّ

 ٨ٔ العَيْنُ  ع ع ع ع ع

 ٩ٔ الغَيْنُ  غ غ غ غ غ

 ٕٓ الفَاءُ  ف ف ف ف ف

 ٕٔ القَافُ  ق ق ق ق ق

 ٕٕ الكَافُ  ك ك ک ك ك

 ٖٕ اللاَّمُ  ل ل ل ل ل

 ٕٗ المِيْمُ  م م م م م

 ٕ٘ النُّوْنُ  ن ن ن ن ن

 ٕٙ هَاءُ ال ه ه ه ه ه

 ٧ٕ الوَاوُ  و و و و و

 ٨ٕ اليَاءُ  ي ي ي ي ي

أ / ء / 
 ئ

ء  - ئ ئ / ؤ / أ  ٩ٕ الهَمْزَجُ  

 
Kolom huruf yang bertanda (–) menunjukkan bahwa huruf ini tidak 

dapat ditulis bersambungan dengan huruf sesudahnya. Contoh:  

ضبَي   ِِ: 

 
َ ا س ح = ػّبسحع   

 
ط = ثشط س ة  

 

س س ا ط ح = وشّاعخن   
 

د ا ة = وزبةن   
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ط ي = سعً س  

 
س أ ح = ِشأحَ   

 
س ْ ة = أسٔتأ   

 
َ س = ّٔشْ   

 
ا ا س ح = هبئشحه   

 
س س ا ط ح = دسّاعخد   

 
Jika suatu kata terdiri dari huruf ganda (dobel), maka 

penulisannya dengan menghilangkan satu huruf yang sama dan 

diganti dengan tanda Tasydiid (  ّّ -).  

Setelah memperhatikan contoh-contoh penulisan kata di atas, 

perbanyaklah berlatih dan cobalah untuk menuliskan kata-kata di 

bawah ini:  

ضبَي: ن د ا ة                     وِزبة ِِ  

اعَخ      ن س س ا ط ح            وُشَّ  

. ن أ ط ..............................ٔ  

. َ ْ د ٞ ي ..............................ٕ  

. ػ ة ة ا ن .............................ٖ  

. َ ن ٞ ٞ ف .............................ٗ  

. ف ٚ ه ح .............................٘  

.................. ا ي َ ػ ف ظ ح ............ٙ  
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 التلفظ
Disamakan 

hurufnya 
dalam bahasa 

Indonesia 

 القراءة
Cara baca 

 الحرف
Nama Huruf 

 الحرف
Huruf 

 رقم
No 

A Alif أ ألف ٔ 
B Baa ة ثاء ٕ 
T Taa د راء ٖ 
Ts Tsaa س شاء ٗ 
J Jiim ض عيم ٘ 
H Haa غ ؽاء ٙ 
Kh Khaa ٧ ؾ فاء 
D Daal ٨ ق كال 
Dz Dzaal ٩ م مال 
R Raa ن ناء ٔٓ 
Z Zaay ز زاي ٔٔ 
S Siin س سين ٕٔ 
Sy Syiin ش شين ٖٔ 
Sh Shaad ص صاك ٔٗ 
Dh Dhaad ض ضاك ٔ٘ 
Th Thaa ط طاء ٔٙ 

Dzh Dzhaa ٧ٔ ظ ظاء 
'  'Ain ٨ٔ ع عين 

Gh Ghain ٩ٔ غ غين 
F Faa ف فاء ٕٓ 
Q Qaaf ق قاف ٕٔ 
K Kaaf ك كاف ٕٕ 
L Laam ل لام ٕٖ 
M Miim م ميم ٕٗ 
N Nuun ن نون ٕ٘ 
W Waw و واو ٕٙ 
H Haa ٧ٕ ه هاء 
Y Yaa ٨ٕ ي ياء 

Laa Lam wal Alif ٩ٕ لا اللام و الألف 
A / ' Hamzah ء همزج ٖٓ 
Aa Aa آ همزرين ٖٔ 
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B. Mengeja dan Membaca 
 

Untuk lebih memudahkan mengeja dan membaca tulisan Arab, 

sebaiknya dihafalkan dan dikuasai terlebih dahulu persamaan bunyi 

antara abjad Arab dan latin beserta tanda baca. Namun dalam 

pelajaran ini sebaiknya dibimbing oleh seorang guru agar lebih tepat 

dan betul dalam pengucapan abjad tersebut. Persamaan bunyi dan 

tanda baca dapat dilihat pada tabel di bawah ini:  

 
Persamaan Huruf Arab dan Latin 

Daftar Tanda Baca 
 

Harakah Biasa 
(pendek) 

Harakah Panjang 
(Madd) 

Siddah 
(Tasydiid) 

Penekanan pada 
huruf 

( - ََ ) Fatha = 

a 

) aa = (ب) َّ  ـ ) = dobel 

harakah  

Contoh:  

 dibaca عِش  

 عِشْس  

( - َِ ) Kasrah 

= i 

(  / ٞ٠ ) = ii 

( - َُ ) 

Dhammah = 

u 

(ٚ) = uu 

( - َْ ) Sukuun 

= ` / k 

 ـ ) ) = 

Panjangnya 2 

ketukan 

 
Untuk mempermudah mengeja dan membaca, maka bentuk-

bentuk huruf Arab yang ada disamakan dengan huuruf latin 

sebagaimana tertera pada tabel di atas, dengan menambahkan bunyi 

vokal (fatha=a, Kasrah=i dan Dhammah=u) pada huruf tersebut. 

Contoh: Huruf Baa berharakat Fatha, Kasrah dan Dhammah ( َب), ( ِب) 

dan ( ُب). Huruf Baa disamakan dengan Huruf B, maka pengejaannya 
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dengan menambahkan bunyi vokal a, u atau i. Contoh: B+a=Ba, 

B+i=Bi dan B+u=Bu. Contoh lain; Huruf Nun ( َن), ( ِن) dan ( ُن). Huruf 

Nun disamakan degan huruf N dalam bahasa Indonesia, maka 

pengejaannya menjadi N+a=Na, N+i=Ni dan N+u=Nu. Kecuali pada 

huruf Alif, (A+u=Tidak dibaca Au melainkan hanya dibaca U). Jika 

hurufnya berharakah (berbaris) Sukun (ْـ ) maka bunyi huruf tersebut 

diberhentikan (dimatikan bunyinya) sambil menahan bunyi sesuai 

hurufnya. Contoh: kata  ْمَن, pada huruf Mim berharakah Fatha dan 

huruf Nun berharakah Sukun, maka pengejaannya adalah: Mim 

disamakan dengan M dan Nun disamakan dengan N, maka 

pengejaannya M+a=Ma dan N+Sukun=N menjadi Man. 

Jika hurufnya berharakah Siddah atau Tasydiid ( ّـ) 

menunjukkan atas dua huruf ganda, maka bunyi yang ada pada huruf 

pertama dimatikan atau disukunkan, dan huruf yang kedua 

dibunyikan sesuai dengan harakatnya. Contoh: Kata   سِن asal katanya 

adalah  ُسِنْن, cara bacanya yaitu Sin disamakan dengan S+i=Si, huruf 

Raa disamakan dengan R+Sukun=R, dan R+u=Ru menjadi Sirru. 

: ُْ ْٛ اٌغُىُ َٚ  اٌؾَشَوَبدُ اٌمق١َِْشَحِ 

Harakah Pendek dan Sukun:  

 ٘زََا ث١َْذ   – )ـَ( اٌفزَْؾَخُ  : ث١َْذ  

ْٕذ   ْٕذ   – )ـِ( اٌىَغْشَح ُ: ثِ ِٖ ثِ  ٘زَِ

ؾْو   ُِ خُ :  َّّ ؾْو   –)ـُ( اٌنَّ ُِ  ٘زََا 

: ؽَ  ُْ ْٛ ىُ ظ  )ـْ( اٌغُّ ّْ–  ُْ ِٖ ؽَ  ٘زَِ

:) ذُّ َّ ٠ٍْخَُ )اٌ ِٛ  اٌؾَشَوَبدُ اٌطَّ
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Harakah Panjang (Madd):  

: وِزبَة   ذِّ َّ  رٌَهَِ وِزبَة   –)ـب( أٌفُِ اٌ

: عَش٠ِْش   ذِّ َّ  رٌَهَِ عَش٠ِْش   –)ٞ/٠ـ( ٠بَءُ اٌ

هخَ   ْٛ ذِّ: فُ َّ ُٚ اٌ ا َٚ هخَ   –)ٚ(  ْٛ ٍْهَ فُ  رِ

حُ )ـّ(: ذَّ   اٌؾَّ

Siddah (Tasydiid):  

سَح   ْٛ سَح   -ةّ = )ةْ ةَ(: عَجُّ ْٛ ِٖ عَجُّ  ٘زَِ

اعَخ   اعَخ   –سَّ = )سْ سَ(: وُشَّ ٍْهَ وُشَّ  رِ

 ُُّ (: ٠غَُ َُ  َْ ( = َُ ََّ 

  ُ  ي = )يْ يَ(: عٍَُّ

ش٠َِّخ )ا ة ط ػ ؿ ع ؽ ف ق ن َ ٚ  َّ ف اٌمَ ْٚ  ٞ(:٘ لشَِاءَحُ اٌؾُشُ

Cara baca huruf Qamariah (huruf yang terletak setelah Al-alif 

lam) dibaca dengan jelas bunyi huruf Al-nya:  

عُْٗ َٛ بءُ، اٌىَزفُِ، اٌ َّ ، اٌغَبئِتُ، اٌ ُٓ  اي: الأؽََذُ، اٌؼ١َْ

Al-ahadu, Al-jundu, Al-`ainu, Al-maa`, Al-Katifu, Al-wajhu 

 لشاءح اٌؾشٚف اٌؾّغ١خُ )د س د ر س ص ط ػ ؿ ك ه ظ ي ْ(:

Cara baca huruf Syamsiyah (tidak dibaca bunyi Lam-nya) 

قُ  ْٚ ْٕذُ ١َّبسَحُ، اٌقُّ ، اٌغَّ ًُ عُ ، اٌشَّ ُٛ ٌْ ، اٌذَّ ُْ ثخَ، اٌضـُّؼْجبَ ْٛ  اي + ــّ: اٌزّ

At-taubah, Ats-tsu`baan, Ad-dalwu, Ar-rajulu, As-

sayyaarah, As-shunduuq 

 اٌزـَّذْس٠ِْتُ:
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Latihan:  

بدِ ا٢ر١َِخ َّ   :إلْشَأ اٌىٍَِ

Bacalah kata-kata di bawah ini:  

ؾْفظَخَ ُ ِّ ٌْ شُ  .اَ َّ ٌْمَ ظُ  .اَ ّْ ٌْجذَْسُ  ,اٌَؾَّ ِٙلايَُ  .اَ ٌْ ُُ  .اَ وَتُ  .إٌَّغْ ْٛ سُ  .اٌىَ ْٛ  اٌغُّ
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BAB II 
  الكلمة

Al-Kalimah 

 
 berarti kata dalam bahasa Indonesia. Sedangkan kalimat الكالمح

menurut bahasa arab berarti الظملح, yaitu susunan kata-kata yang 

mempunyai pengertian yang lengkap. Itulah yang disebut kalimat 

dalam bahasa Indonesia.الكالمح, dalam bahasa Arab terbagi atas tiga 

bahagian:  

 yaitu segala kata yang menunjukkan nama, baik nama ,الإسم .1

manusia maupun nama benda-benda yang lain.Isim dapat 

diketahui dengan ciri-ciri atau ‟alamatnya sebagai berikut: (a) Jar 

(baik sebab huruf jar, idhafah atau taba‟iyah), (b) Tanwin (yaitu 

baris dua di atas, di bawah atau di depan, ia adalah dengung nun 

mati yang ada dalam ucapan dan tidak dalam tulisan), (c) Dimasuki 

huruf Alif dan Lam, (d) Huruf Nida (huruf untuk memanggil), dan (e) 

Masnad (Huruf yang disandari). Contoh:  

Di ruang tamu yang baru فى غنفح الاسذقتال الظقيق 

Khalid adalah seorang siswa ـالق ذلميل 

Sekolah المقنسح 

Hai Khalid ياـالق 

 dan ,(الزمان) yaitu kata kerja yang berkaitan dengan waktu ,اٌفؼً .2

terbagi atas tiga bagian: 

a. Kata kerja yang berkaitan dengan waktu lampau, disebut فعل ماض 

b. Kata kerja yang berkaitan dengan waktu sekarang, waktu 

sedang dan waktu  

yang akan datang, disebut فعل مضانع. 
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c. Kata kerja yang berkaitan dengan waktu ketika perintah untuk 

melakukan pekerjaan tersebut, disebut فعل الأمن. 

 yaitu sesuatu yang tidak memiliki makna kecuali ,( huruf) الؼنف  .3

beserta dengan yang lainnya. Dalam bahasa Arab, huruf-huruf 

yang terkenal yaitu: ؼنف الظن, ؼنف الظزم, النصب,  ؼنف القسم 

 هل, فى, لم :Contoh.ؼنف

Susunan di atas telah mempunyai maksud yang sempurna, sebab 

dalam pembuatan/penyebutan kalimat semua komponen-

komponen tersebut telah disusun dengan baik, agar  makna 

kalimat dapat dipahami dengan baik pula. Contoh: 

 

Ini adalah kitab هلا كذاب 

Khalid telah menulis surat كذب ـالق النسالح 

Jika Anda pergi akupun pergi إن ذلهب ألهب 

Diamlah (engkau)! أسكخ 

 

Lebih jelasnya ketiga jenis kata tersebut di atas, pertama kita 

akan mempelajari ciri-ciri khas kata benda, di antaranya: 
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Pada materi sebelumnya kita telah tahu, apa itu isim. Untuk 

mempermudah kita menentukan suatu kata dalam kalimat Bahasa 

Arab, apakah kata itu termasuk isim atau bukan, maka kita harus 

mengetahui apa saja tanda-tanda isim itu. 

Ibnu Ajurruum berkata: 

فِ اٌخَفْلِ  ْٚ ؽُشُ َٚ  ، َِ اٌلاَّ َٚ ٌِفِ  يِ الأَ ْٛ دُخُ َٚ ، ِٓ ٠ْ ِٛ ْٕ اٌزَّ َٚ ُُ ٠ؼُْشَفُ ثبٌِخَفْلِ،  عْ ،  فبَلِْْ ْٓ ِِ  : َٟ ِ٘ َٚ

، ٚاٌَِٝ َُ ، ٚاٌجبَءُ، ٚاٌىبفَُ، ٚاٌلاَّ ، ٚػٍََٝ، ٚفِٟ ، ٚسُةَّ ْٓ ُِ  ،ٚػَ فِ اٌمغََ ْٚ ٚؽُشُ

: َٟ ِ٘ ، ٚاٌجبَءُ، ٚاٌزَّبءُ. َٚ ُٚ ا َٛ اٌ  

Tanda-tanda Isim ada 4, yaitu: 

Khofad (majrur), yaitu huruf terakhir berharokat kasroh. Menerima 

tanwin. Diawali dengan alif-lam (ال). Menerima huruf khofad (huruf 

jar). Jadi suatu kata yang terdapat salah satu tanda di atas, maka 

dipastikan jenis isim. 

 

Tanda Isim Pertama:  ُفْض َـ  ال

Tanda isim yang pertama yaitu adanya khafad (majrur), yaitu 

huruf terakhir kata berharokat kasrah. Penyebab majrur ini bisa 

dikarenakan: 

1. Didahului salah satu huruf jar.  

Contoh:  َالْمَسْظِقِ لَهَتْخُ إلِى  

Kata  ِالْمَسْظِق adalah isim karena majrur, kata  ِالْمَسْظِق menjadi  

majrur karena adanya huruf jar إلَِى. 

2. Dijadikan mudhof ilaih (disandarkan pada isim lain pada idhafah) 

Contoh:  ُنِ اِنْذَفَعَ صَوْخ الْمُؤَلِّ   
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Kata  ِن نِ  adalah isim karena majrur, kata الْمُؤَلِّ  menjadi majrur الْمُؤَلِّ

karena mudhaf ilaih pada kata  ُصَوْخ 

3. Mengikuti isim yang majrur 

Contoh:  ٍظَلِيْلٍ أَنْصَخُّ إلِىَ شَيْؿ  

Kata  ِيْلٍ ظَل  adalah isim karena majrur. Kata  ٍظَلِيْل menjadi majrur  

karena mengikuti kata di depannya yang majrur (sebagai na’at), 

yaitu kata  ٍشَيْؿ 

Sekarang perhatikan contoh pada kalimat basmalah di bawah ini: 

ؼِيْمِ  ؼْمَنِ النَّ ِ النَّ  تِسْـمِ اللََّّ

Coba sekarang kita urai satu per satu. Kata  ِتِسْـم adalah 

perpaduan antara huruf jar ب dengan kata اسم, sehingga menjadi isim 

majrur. Kata  ِ  .adalah mudhaf ilaih, sehingga menjadi isim majrur اللََّّ

Kata  ِؼْمَن ؼِيْمِ  dan النَّ  keduanya manjadi isim majrur karena mengikuti النَّ

kata sebelumnya yang majrur. Jadi kesimpulannya, semua kata pada 

kalimat basmalah tersebut adalah isim.Tentang huruf jar akan 

dijelaskan dalam materi ini, sedangkan tentang idhafah dan 

na’atInsya Allah akan dijelaskan pada bagian lain. 

 
Tanda Isim Kedua:  ُنْوِيْن  الذَّ

Tanda isim yang kedua yaitu bisa menerima harokat tanwin 

pada huruf terakhir dari kata tersebut, baik fathatain  ًـ, kasratain  ٍـ, 

maupun dhammatain   ـ. 

Perhatikan contoh di bawah ini, yang saya kutip dari Al Qur‟an surat  

Al Ghaasyiyah ayat  2 sampai 5. 

اشِعَح   َـ  ﴾٘﴿ عَيْنٍ آنيَِحٍ ذُسْقَىٰ مِنْ  ﴾ٗ﴿ نَانًا ؼَامِيَحً ذَصْلىَٰ  ﴾ٖ﴿ عَامِلحَ  نَاصِتَح   ﴾ٕ﴿ وُظُوه  يَوْمَئلٍِ 
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Tanda Isim Ketiga:  ُم  الألَفُِ وَاللاَّ

Tanda isim yang ketiga yaitu menerima atau bisa dimasuki partikel 

atau definitif  ال(al). 

Contoh: isim   َقَلم bisa dimasuki partikel ال menjadi  ُالَْقَلَم 

a.   َقَلم artinya pulpen. Pulpen yang dimaksud masih bersifat 

umum, tidak mempunyai pengertian khusus. Alias 

sembarang pulpen. 

b.  ُالَْقَلَم artinya pulpen yang itu, bukan pulpen yang lain. Jadi 

mempunyai pengertian khusus. 

Perhatikan kutipan dari Al Qur‟an Surat At Taubah ayat 112 di 

bawah ini. 

ؼْشُٚفِ  َّ ٌْ َْ ثبِ شُٚ ِِ َْ ا٢ْ بعِذُٚ َْ اٌغَّ اوِؼُٛ َْ اٌشَّ بئؾُِٛ َْ اٌغَّ ذُٚ ِِ ٌْؾَب َْ ا ٌْؼَبثِذُٚ َْ ا اٌزَّبئِجُٛ

 َْ إٌَّبُ٘ٛ َٚ  ِٓ ٌْؾَ ػَ ا َٚ ْٕىَشِ  ُّ ٌْ َْ ا شِ  بفِظُٛ ثؾَِّ َٚ  ۗ ِ َٓ ٌؾُِذُٚدِ اللََّّ ١ِٕ ِِ ؤْ ُّ ٌْ  ﴾ٕٔٔ﴿ ا

Anda perhatikan pada kutipan ayat di atas, seluruh kata yang 

diberi warna merah adalah isim yang diberi partikel ال. 

Tanda Isim Keempat:  ِْفِ انخَفض ْٔ  حُشُ

Tanda isim yang keempat ialah menerima atau didahului huruf 

khafd (huruf jar). 

Ada dua macam huruf khafd, yaitu: 

1. Huruf jar:  َُ ، اٌجبَءُ، اٌىبفَُ، اٌلاَّ ، ػٍََٝ، فِٟ، سُةَّ ْٓ ، اٌَِٝ ،ػَ ْٓ ِِ  

2. Huruf Qasam (Sumpah):  ُاٌجبَءُ، اٌزَّبء ، ُٚ ا َٛ   اٌ

 

Huruf Jar 

Huruf jar adalah huruf yang menyebabkan isim yang 

mengikutinya dibaca majrur (huruf isim terakhir berharokat 

kasrah).Huruf jar yang sama sampaikan di sini ada sembilan, 

yaitu: ةَ، ن، ي ، ، ػٍََٝ، فِٟ، سُةَّ ْٓ ، اٌَِٝ ،ػَ ْٓ ِِ  
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Di bawah ini saya kutip ayat-ayat Al-Qur‟an dan Hadits sebagai 

contoh. Huruf jar ditandai dengan warna biru dan isim yang 

mengikutinya dengan warna merah. 

لأنف ٔانلاوا اٌز٠ٕٛٓ  

َْ  رَّبئِت  اٌزَّبئِجُٛ

َْ  ػَبثِذَ  ٌْؼَبثِذُٚ  ا

 ََ ذُ ِِ َْ  ؽَب ذُٚ ِِ ٌْؾَب  ا

بئِؼُ  َْ  عَّ بئِؾُٛ  اٌغَّ

 ََ اوِغُ َْ  سَّ اوِؼُٛ  اٌشَّ

 ََ بعِذُ َْ  عَّ بعِذُٚ  اٌغَّ

شَ  ِِ شُ  ا ِِ َْ ا٢ْ ٚ  

 ََ َْ  َّٔبُٖ  إٌَّبُ٘ٛ

ْٕىَشِ  ُِ ْٕىَشِ   ُّ ٌْ  ا

 ََ َْ  ؽَبفِعُ ٌْؾَبفِظُٛ  ا

 ِٓ ِِ ؤْ ُِ   َٓ ١ِٕ ِِ ؤْ ُّ ٌْ  ا

  ُ ُُ   لٍََ ٌْمٍََ  اَ

١خَ   ِِ ١خَ   ؽَب ِِ  ؽَب

ا ا ٔبَس   ٔبَس 

  ٓ ٓ    ػ١َْ   اٌؼ١َْ

    ٕبَفِجخَ  اٌ     ٔبَفِجخَ   

ٍخَ    ِِ ٍخَ  اٌ     ػَب ِِ     ؼَب

 اٌخَبؽِؼَخ   خَبؽِؼَخ  

عُٖٛ   عُٖٛ    ُٚ ُٛ   ا ٌ

 

 

 ٌذخٛي ؽشف اٌغش ػ١ٍٗ الإمبفخ

 ِٓ اٌطبٌت هبٌت اٌى١ٍخ

 ِٓ الأعزبر أعزبر اٌغبِؼخ

 ٌٍؼٍُ ػٍُ اٌفمٗ

 ثبٌغٍٛط ٚلذ اٌغٍٛط
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Surat/Hadits Ayat Al-Qur’an/Hadits Huruf Jer 

An Nur: 43  ُي ٠ُٕضَِّ َٚ َٕ بءِ ِِ َّ ْٕ بٌغَّ ْٕ ف١ِٙبَ  غِجبَي  ِِ  جشََد  ِِ
 ْٓ ِِ  

dari 

Yunus: 25 
ُ ٠ذَْػُٛ  اللََّّ ْٓ ٠ؾََبءُ  ذَاسِ إٌِىَ  َٚ َِ ْٙذِٞ  َ٠ َٚ  َِ لَا اٌغَّ

ُ   قِشَاه  إٌِىَ   غْزم١َِ ُِ  
 اٌَِٝ
ke 

Lukman: 33 
اٌِذ   َٚ ب لَْ ٠غَْضِٞ   ِ ْٛ ا ٠َ ْٛ اخْؾَ ٌذَِِٖ ػَْٕ َٚ لَْ  َٛ َٚ

َٛ عَبص   ٌُٛد  ُ٘ ْٛ اٌِذِِٖ ػَْٕ َِ ؽ١َْئ ب َٛ  
 ْٓ  ػَ
dari 

Al Baqarah: 
259 

َِشَّ  ْٚ وَبٌَّزِٞ  ٠ِٚخَ   مش٠َْخَ  ػٍَىَ  أَ َٟ خَب ِ٘ َٚ
 ؼُشُٚؽِٙبَػٍَىَ  

 ػٍََٝ
di atas 

Lukman: 16 

ْٓ خَشْدَي   ِِ ضْمبَيَ ؽَجَّخ   ِِ ْْ رهَُ  بَ إِ َّٟ إَِّٔٙ ٠بَ ثَُٕ

 ْٓ ْٚ  قَخْشَح  ف١ِفزَىَُ ادِ ف١ِأَ َٚ ب َّ ْٚ  بٌغَّ  بلْأسَْكِ ف١ِأَ

 ُ  ٠أَدِْ ثِٙبَ اللََّّ

 فِٟ
di dalam 

HR Bukhari & 
Muslim 

١ْٔبَ ػَبس٠ِخَ  فِٟ ا٢ْخِشَحِ  ىَبع١ِخَ  سُثَّ  فِٟ اٌذُّ  
 سُةَّ 

banyak/sedikit 

Faathir: 25 
 ُْ ُْ سُعٍُُُٙ بَدِ عَبءَرُْٙ ٌْج١َِّٕ ثشُِ َٚ  ثبِ ٌْىِزبَةِ َٚ  ثبٌِضُّ  ثِب

١ِٕشِ  ُّ ٌْ  ا
 ةِ 

dengan 

Shaad: 28 

ٍُٛا ا ِّ ػَ َٚ ُٕٛا  َِ َٓ آ ًُ اٌَّز٠ِ َْ ٔغَْؼَ بٌؾَِبدِ أَ ٌقَّ

 َٓ فْغِذ٠ِ ُّ ٌْ َٓ  فِٟ الْأسَْكِ  وَب زَّم١ِ ُّ ٌْ ًُ ا َْ ٔغَْؼَ أَ

بسِ  ٌْفغَُّ  وَب

 نَ 
seperti 

Al Munaafikun: 
8 

 َٚ ِ َٚ لِِلَّّ حُ  ٌْؼِضَّ ِٗ ا َٓ َٚ ٌشَِعٌُِٛ ١ِٕ ِِ ؤْ ُّ ٍْ ٌِ َّٓ ىِ  ٌَ َٚ
 َْ ٛ ُّ َٓ لَْ ٠ؼٍََْ ٕبَفم١ِِ ُّ ٌْ  ا

 يِ 
untuk 

Huruf Qasam 

Huruf Qasam adalah huruf yang digunakan pada kalimat 

sumpah.Isim yang mengikuti huruf qasam dibaca majrur (huruf 

terakhir berharokat kasrah). Huruf qosam ada tiga, yaitu: huruf و, 

huruf ب dan huruf خ. Ketiga huruf itu berarti: demi.Di bawah ini saya 

kutip ayat-ayat Al-Qur‟an sebagai contoh.Huruf 

Qasam beserta isim yang mengikutinya diberi warna merah. 
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Surat Ayat Al-Qur‟an Huruf Jer 

Al Fajr: 1-4 
ٌْفغَْشِ  ا ١ٌَبَي   ﴾ٔ﴿ َٚ رْشِ  ﴾ٕ﴿ ػَؾْش   َٚ َٛ ٌْ ا َٚ فْغِ  اٌؾَّ َٚ ﴿ٖ﴾  ًِ ا١ٌٍَّْ َٚ 

 ﴾ٗ﴿ إِرَا ٠غَْشِ 

ٚ 

 

Al An‟am: 
109 

ٛا  ُّ ألَْغَ َٚ ِ ُْ عَ  ثبِلِلَّّ ِٙ بِٔ َّ  ة ْٙذَ أ٠َْ

Al Anbiyaa: 
57 

 َٚ ِ َٓ  ربَلِلَّّ ذْثش٠ِِ ُِ ا  ٌُّٛ َٛ ْْ رُ ُْ ثؼَْذَ أَ ىُ َِ َّْ أفَْٕبَ لَأو١َِذَ  د 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



17 
 

BAB III 
 الإسم
ISIM 

 
Isim adalah kata benda atau suatu kata yang tidak memiliki 

waktu. Contoh :  أسَق (singa),  شهن (bulan) dan ذِقلالَ اِس  

(kemerdekaan). ذقسيم الإسم (pembagian isim) Berdasarkan jenisnya kata 

benda dapat dibedakan menjadi kata benda jenis laki-laki 

(mudzakkar) dan kata benda jenis perempuan (mu‟annats). 

Pembagian kata benda berdasarka jenis dalam bahasa arab adalah 

sangat penting karena hal ini akan menyangkut pada pemakaian 

dhamir (kata ganti) dan juga pemakaian fi‟il (kata kerja). contoh : هو

هي طتيتح  Dia adalah dokter (laki-laki) طتيب Dia adalah dokter 

(perempuan). 

Isim atau yang biasa dikenal dengan kata benda jika ditinjau 

berdasarkan jumlahnya dapat terbagi menjadi tiga, yaitu: 

1. Isim Mufrad ( ُاَلاِْسْمُ الْمُفْنَق) 

Isim mufrad adalah isim yang menunjukkan suatu jumlah 

bilangan tunggal (satu) dan berlaku baik untuk mudzakar maupun 

muannats. Isim mufrad sendiri juga dapat berlaku baik untuk isim 

yang berakal maupun yang tidak mempunyai akal. 

Contoh Isim Mufrad 

مِن   ّْ  (Seorang Mukmin) مُؤْ

 (Seorang Kafir) كَافنِ  

 (Seorang Muslim) مُسْلِم  

 (Seorang Muslimah) مُسْلِمَح  

انَج    (Sebuah Mobil) سَيَّ

 (Sebuah Buku)  كِذَاب  
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2. Isim Mutsanna (الاَْسِْمُ الَْمُشَنَّى) 

Isim mutsanna adalah seluruh isim yang menunjukkan suatu 

jumlah bilangan ganda (dua), baik itu kepada laki-laki (mudzakar) 

maupun kepada perempuan (muannats). Saat isim mufrad dalam 

keadaan rafa‟ maka cara menjadikkannya isim mutsanna adalah 

dengan menambahkan alif dan nun . 

Namun, jika dalam keadaan nashab dan jar maka cara 

menjadikannya mutsanna adalah dengan menambahkan ya‟ dan nun. 

Ketika nashab dan jar Huruf sebelum ya‟ mutsanna difathahkan, 

sedangkan pada nun dikasrohkan ada semua keadaan i‟rab. 

Contoh Isim Mutsanna: 

مِنَيْن ّْ مِنَانِ / مُؤْ ّْ  (Dua orang mukmin) مُؤْ

 (Dua orang kafir) كَافنَِانِ / كَافنَِيْن

 (Dua orang muslim) مُسْلِمَانِ 

 (Dua orang muslimah) مُسْلِمَذَانِ 

 (Dua orang laki-laki) نَظُلاَنِ 

 (Dua buku) كِذَاتَانِ 

انَذَانِ   (Dua mobil) سَيَّ

 

3. Isim Jamak ( غُ الَِْْ  ّْ ٌْغَ ُُ اَ عْ ) 

Isim Jamak adalah suatu isim yang menunjukkan suatu jumlah 

bilangan banyak lebih dari dua (2). Isim jamak dapat terbagi menjadi 

tiga (3), yaitu: 

1. Jamak Mudzakkar Salim (   ُ زَوَّش  عَبٌِ ُِ غُ  ّْ  ( عَ

Jamak mudzakar salim adalah suatu jamak yang dibentuk dari 

isim mufradnya dan digunakan untuk menunjukkan suatu jenis laki-

laki. 
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Contoh Jamak Mudzakar Salim, sebagai berikut: 

 (Para laki-laki mukmin) مُؤْمِنُوْنَ / مُؤْمِنِيْنَ 

 (Para laki-laki kafir) كَافنُِوْنَ / كَافنِِيْنَ 

 (Banyak muslim) مُسْلِمُوْنَ 

سُوْنَ   (Para Guru/ banyak guru) مُقَنِّ

 

Cara Membuat Isim Jamak Mudzakkar Salim 

Cara membuat isim jamak mudzakar salim adalah dengan 

menambahkan wawu dan nun atau ya dan nun pada akhir isim 

mufradnya. 

فْشَد  + ْٚ/٠ٓ ُِ     ُ اعِْ  

Contoh Isim Jamak Mudzakar Salim 

 َٓ ١ِْٕ ِِ ؤْ ُِ / َْ ْٛ ُٕ ِِ ؤْ ُِ  <= ٓ٠/ْٚ +  ٓ ِِ ؤْ ُِ  

 

 ُِ زَوَّش اٌغَبٌِ ُّ ٌْ غُ ا ّْ فْشَد عَ ُِ  

 َْ ْٛ  ُّ غٍِْ ُِ    ُ غٍِْ ُِ  

 َْ ْٛ عُ  ذَسِّ ُِ ط    ذَسِّ ُِ  

 َْ ْٛ  ُٕ ِِ ؤْ ُِ    ٓ ِِ ؤْ ُِ  
 

2. Jamak Muannats Salim (   ُ ؤََّٔش  عَبٌِ ُِ غُ  ّْ  ( عَ

Jamak muannats salim adalah jamak yang dibentuk dari isim 

pada mufrodnya yang dipakai untuk menunjukkan suatu jenis 

perempuan. 

Cara Membuat Isim Muannats Salim: 

Cara Membuat Isim Muannats Salim adalah dengan 

menghilangkan Ta‟ marbutoh pada isim mufrod muannats.Kemudian 

menjadikan harokat akhirnya fathah lalu ditambah alif dan ta‟. 
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فْشَد   )  ُِ ×  ُ ح ( + اد اعِْ  

ٕبَد   ِِ ؤْ ُِ ٓ  + اد =>  ِِ ؤْ ُِ ٕخَ (  =>  ِِ ؤْ ح× ُِ ) 

ح× وَبفشَِح (  => وَبفشِ  + اد => وَبفشَِاد   ) 

Contoh Jamak Muannats Salim 

 

(Para perempuan mu‟min)   ٕبَد ِِ ؤْ ُِ  

(Para perempuan kafir)   وَبفشَِاد 

 

 ُِ ؤََّٔش اٌغبٌِ ُّ ٌْ غُ ا ّْ فْشَد عَ ُِ  

 هبٌَِجخَ   هبٌَِجَ بدُ 

عَ بد ذَسِّ ُِ عَخ    ذَسِّ ُِ 

 ع١ََّبسَح   ع١ََّبسَ ادُ 
 

3. Jamak taksir (غُ اٌزىَْغ١ِْش ّْ  (عَ

Jamak taksir adalah suatu jamak yang berubah dari bentuk 

mufrodnya dengan memecah katanya sehingga mempunyai makna 

“banyak”. Secara bahasa jamak taksir diambil dari dua kata, yatu: 

jamak dan taksir, jamak artinya “banyak” dan taksir artinya “pecah”. 

فْشَدِِٖ  ُِ ْٓ ثِٕبَءِ  ب رغ١ََشَّ ػَ َِ  

“Lafadz yang berubah dari bentuk mufradnya.”Pengertian 

jamak taksir menurut Ilmu nahwu Pada awalnya isim jamak taksir 

adalah mufrad kemudian terjadi perubahan lafadz sehingga 

mendapatkan julukan sebagai jamak taksir. 
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Contoh Jamak Taksir: 

 

 

 

 

 

 

 

A. Kata Penunjuk (Ismul Isyaarah) 

Di dalam bahasa Arab, kata penunjuk untuk dekat adalah Haadza 

 yang berarti “Di (هُنَا) yang berarti “Ini” dan Hunaa (هٰلِهِ ) Haadzihi ,(هٰلَا)

sini”. Sedangkan kata untuk menunjuk yang jauh adalah Dzaalika 

 yang berarti “Di (هُنَاكَ ) yang berarti “itu” dan Hunaaka (ذلِْكَ ) Tilka ,(لٰلِكَ )

sana”. 

Kata  ِهٰلِه dan  َذلِْك digunakan untuk perempuan (مُؤَنَّز) tandanya ber-

Ta Marbuthah pada akhir kata (ج). Kata هٰلَا dan  َلٰلِك digunakan untuk 

laki-laki (مُلَكَّن), tandanya kosong (tidak menggunakan) dari Ta 

Marbuthah (ج). Adapun penggunaan Hunaa dan Hunaaka, dapat 

digunakan terhadap kata yang Muannats maupun mudzakkar. 

Perhatikan contoh-contoh di bawah ini:  

 
 هٰلِهِ سَاعَح  

 

Haadzihi Saa`atun  

Ini Jam  

 هٰلَا تَيْخ  

 

Haadza Baytun 

 Ini rumah 

 كُنْسِي                                                 ذِلْكَ ؼَافِلَح  

  ً ي   => سُعُ ْٛ  سَعُ

د   ْٛ  ث١َْذ   => ث١ُُ

 وِزبَة   => وُزتُ  

أعَبر١ِْز َُ  أعُْزبَر   => 
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Tilka haafilatun  

Itu Bis  

 

Dzaalika kursiyyun 

 Itu kursi 

 هُنَاكَ تَقَنَج  

 

Hunaaka Baqaratun  

Di sana Sapi  

 هُنَا تَقَنَج  

 

Hunaa Baqaratun 

Di sini Sapi 

Latihan: Isilah kata penunjuk yang benar sesuai penggunaannya 

pada kata-kata di bawah ini:  

اسَحٔ . ................. كُنَّ  

. ................. كُوْب  ٕ  

. ................. قَلَنْسُوَج  ٖ  

. ................. ظَيْب  ٗ  

. ................. أسُْطُوَانَح  ٘  

 

B. Kata Tanya (Ismul Istifhaam) 

Kata tanya adalah kata yang digunakan untuk menanyakan 

sesuatu, apakah ia benda, tempat, waktu, jumlah, arah, alasan/sebab 

dan sebagainya.  Untuk menanyakan benda dalam bahasa Arab, 

digunakan kata tanya Maa (مَا)=Apa, Maadza (مَالَا)=Apa, Hal 

  .Apakah=(أَ ) Apakah, A=(هَلْ )

Untuk menanyakan tempat, digunakan Ayna ( َأَيْن)= Di mana dan 

Ilaa Ayna ( َإلِىَ أَيْن)=Ke mana.  
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Untuk menanyakan orang digunakan Man ( ْمَن)=Siapa dan Ma’a 

Man ( ْمَعَ مَن)=Dengan Siapa.  

Untuk menanyakan jumlah digunakan Kam ( ْكَم)=Berapa.  

Untuk menanyakan waktu digunakan Mataa (مَذَى)=Kapan.  

Dan untuk menanyakan alasan/sebab digunakan Limaadza 

  .(لِمَا) Mengapa atau Limaa=(لِمَالَا)

Perhatikan contoh-contoh di bawah ini:  

 

Apa ini? 

Itu Kursi 

Maa haadza? 

Dzaalika 

kursiyun 

 مَا هٰلَ ا؟

 لٰلكَِ كُنْسِي  

Apakah itu tas? 

Iya, itu tas 

Tidak/bukan, itu 

papan tulis 

Hal tilka 

haqiibah? 

Na`am, tilka 

haqiibatun 

Laa, tilka 

sabbuuratun 

؟  هَلْ  ذِلْكَ ؼَقيِْتَح 

ذِلْكَ ؼَقيِْتَح   ٬نَعَمْ   

وْنَج   ٬لاَ  ذِلْكَ سَتُّ  

Apa yang ada di 

dalam tas? 

Di dalam tas itu 

ada pulpen 

Maadza fil 

mihfadzhah? 

Fil haqiibati 

qalamun 

 مَالَ  ا فيِ الْمِؼْفَظَحِ؟

 فيِ الْؼَقيِْتَحِ قَلَم  

Apakah ini mobil 

ataukah pesawat? 

Itu mobil 

Ahaadzihi 

sayyaarah am 

thaairah? 

Tilka 

sayyaaratun 

انَج  أَمْ  أَهٰ لِهِ سَيَّ

 طَائِنَج ؟

انَج    ذِلْكَ سَيَّ

Berapakah uang 

yang kamu miliki? 

Kam nuquudan 

`indak? 

 كَمْ  نُقوُْقًا عِنْقَكَ؟
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Saya 

mempunyai 100 

rupia 

`Indiy alfu 

ruubiyyatin 

حٍ   عِنْقِيْ ألَْفُ نُوْتِيَّ

Di manakah 

terminal? 

Aynal 

mahatthah? 

حُ؟  أيَْنَ  الْمَؼَطَّ

Kapan kamu 

berangkat? 

Mataa tusaafir? مَذَى ذُسَافنُِ؟ 

Mengapa kamu 

terlambat? 

Limaadza ta 

akkhart? 

نْخَ؟ ّـَ  لِمَالَ  ا ذَأَ

Ke mana kamu 

pergi? 

Ila ayna tamsyi? إلِىَ أيَْنَ ذَمْشِى؟ 

Darimana kamu 

datang? 

Min ayna anta 

qaadim? 

؟  ّ  مِنْ أيَْنَ أنَْخَ قَاقِم 

Dengan siapa 

kamu pergi? 

Ma`a man 

tadzhab? 

 مَعَ مَنْ  ذَلْهَبُ؟

 

Catatan: Kata (مَا) digunakan untuk menanyakan benda, 

sedangkan kata ( ْمَن) digunakan untuk menanyakan orang karena 

mengandung arti bagi yang bernyawa, tidak dibenarkan untuk 

menanyakan sebuah nama dengan ungkapan مَنْ إسِْمُكَ؟. Sebab yang 

ditanyakan bukanlah Mu melainkan Nama. Sehingga dalam bahasa 

Arab maupun bahasa yang lain menggunakan kata Tanya “Apa” 

untuk menanyakan nama. Contoh, dalam bahasa Inggris dengan 

menggunakan kata tanya “Apa”: What is your name? Dan dalam 

bahasa Arab   ِْمُكَ؟مَا إس . 

Setelah memperhatikan kata-kata tanya di atas, cobalah 

mempraktikkannya dengan menggunakan kata penunjuk seperti pada 

contoh-contoh di bawah ini:  
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 مَا هٰلِهِ؟

Maa haadzihi? 

Apa ini? 

 ذِلْكَ مِلْعَقَح  

Tilka mil`aqatun 

Itu sendok 

؟هَلْ هٰلَا فنِْظَا ن   

Hal haadza finjaanun 

Apakah ini cangkir 

ذِلْكَ مِلْعَقَح   ٬لاَ   

Laa, tilka ml`aqatun 

Tidak, itu sendok 

 

 مَا هٰلَا؟

Maa haadza? 

Apa ini? 

 لٰلكَِ فنِْظَان  

Dzaalika finjaanun 

Itu cangkir 

؟  هَلْ هٰلَا فنِْظَان 

Hal Haadza finjaanun 

Apakah itu cangkir? 

لٰلكَِ فنِْظَان   ٬نَعَمْ   

Na`am, dzaalika finjaanun 

Iya, itu cangkir 

 

 أَهٰلِهِ كُنَج  أَمْ مِفْذَاغ  

Ahaadzihi kuratun am 

miftaahun? 

Apakah ini bola atau kunci? 

 هٰلِهِ كُنَج  

Haadzihi kuratun 

Ini bola 

 

هٰلَا مِفْذَاغ  أَمْ كُنَج  أَ   

Ahaadza miftaahun am 

kuratun? 

Apakah ini kunci atau bola? 

 هٰلَا مِفْذَاغ  

Haadza miftaahun 

Ini kunci 
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 ذُفَّاغ  

Tuffaahun 

Apel 

 هُنَاكَ ذُفَّاغ  

Hunaaka tuffaahun 

Di sana apel 

 
 عِنَب  

`Inabun 

Anggur 

 هُنَا عِنَب  

Hunaa `Inabun 

Di sini anggur 

 
 مَا هٰلِهِ؟

Maa Haadzihi? 

Apa ini? 

لْ هٰلِهِ شَظَنَج ؟هَ   

Hal haadzihi Syajaratun? 

Apakah ini pohon? 

 
 مَا هٰلَا؟

Maa Haadzaa? 

Apa ini? 

؟  أَ هٰلَا أنَْنَب 

Ahaadzaa arnabun? 

Apakah ini kelinci? 

 
 وَمَنْ هُوَ؟

Wa man huwa? 

Dan siapa dia (laki-laki)? 

 

 وَهُوَنَظُلُ الأَعْمَالِ 

Wa Huwa Rajulul a`maal 

Dan dia (laki-laki) seorang 

bisnisman 

 
 مَنْ أنَْخَ؟

Man Anta? 

Siapa kamu? 

 

 أنََاطَتِيْب  

Ana Thabiibun 

Saya seorang dokter 
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 وَمَن هٰلَا النّظُلُ؟

Wa man haadzar-rajulu? 

Siapa laki-laki ini? 

 

 هُوَ طَتَّاؾ  

Huwa thabbaakh 

Dia (laki-laki) seorang juru 

masak 

 
 وَمَنْ هِيَ؟

Wa man hiya? 

Dan siapa dia (perempuan)? 

 

سَح   نِّ َّ  هِيَ مُقَ

nuta airauua ayiH 

Dia (perempuan) seorang 

guru 

 
لَّحِ  ابُ فَيَلْعَبُ كُنَجَ السَّ ا الشَّ  أَمَّ

Ammas-syaabu yal`abu 

kuratas-sallati 

Adapun pemuda itu bermain 

bola basket 

 

الَا يَلْعَبُ الشّابُ؟وَمَ   

Wa maadza yal`abus-

syaabu? 

Dan apa yang dimainkan 

oleh pemuda itu? 

؟  أيَْنَ يَلْعَبُ الشَّابُّ

Ayna yal`abus-syaabbu? 

Di mana pemuda itu 

bermain? 

 
 يلْعَبُ الْوَلَقُ كُنَجَ الْقَقَمِ 

Yal`abul waladu kuratal 

qadami 

Anak itu bermain sepakbola 

 

 مَالَا يَلْعَبُ الْوَلَقُ؟

Maadza yal`abul waladu? 

Apa yang anak itu bermain? 

 

 أيَْنَ يَلْعَبُ الْوَلَقُ؟

Ayna yal`abul waladu? 

Di mana anak itu bermain? 



28 
 

 
اؾُ الطَعَامَ   يَطْتُؿُ الطَتَّ

Yatbukhut-thabbaakhu at-

tha`aama 

Koki itu memasak makanan 

 

اؾُ؟مَ  تَّ الَا يَطْتُؿُ الطَّ  

Maadza yathbakhut-

thabbaakhu? 

Apa yang koki itu masak? 

 
مُ الْمُنُوْنَ   الشُّنْطَح ذُنَظِّ

As-syurthatu tunaddzimul 

muruurra 

Polisi mengatur lalu lintas 

 

نْطَحُ؟ مُ الشُّ  مَالَا ذُنَظِّ

Maadza tunaddzhimus-

syurthatu? 

Apa yang polisi itu atur? 

 
 مَنِ الَّلِيْ يَلْهَبُ إلَى الْمَقنَسَحِ 

Manilladzii yadzhabu ilal 

madrasati 

Siapa yang pergi ke sekolah 

 

 يَلْهَبُ الْوَلَقَانِ إلىَ الْمَقْنَسَحِ 

Yadzhabul waladaani ilal 

madrasati 

Kedua anak itu pergi ke 

sekolah 

 

 إلَِى أيَْنَ يَلْهَتَانِ؟

Ilaa ayna yadzhabaani 

Ke mana mereka berdua 

pergi? 

 
 مَا اللِّي يَقْنَأُ 

Malladzii yaqra u 

Apa yang ia baca 

 

 

 يَقْنَأُ الْوَلَقُ الكِذَابَ 

Yaqraul waladu alkitaaba 

Anak itu membaca buku 

 

 

 

 مَالَا يَقْنَءُ الْوَلَقُ؟

Maadzaa yaqraul waladu? 

Apa yang sedang dibaca 

oleh anak itu? 
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انَجَ الأظُْنَجِ؟   أذََنْكَبُ الْؼَافلَِحَ أمْ سَيَّ

Atarkabul haafilata am 

sayyaaratal ujrati? 

Apakah kamu mengendarai 

bis atau taksi? 

 

 أنَْكَبُ الْؼَافلَِحَ 

Arkabul haafilata 

Saya naik bis 

 
نَسَحِ؟هَلْ ذَنْكَبُ الْؼَافلَِحَ إلِىَ الْمَقْ   

Hal tarkabul haafilata ilal 

madrasati? 

Apakah kamu naik bis ke 

sekolah? 

 

 

 نَعَمْ ٬ أنَْكَتُهَا إلَي الْمَقْنَسَحِ 

Na`am, Arkabuha ilal 

madrasati 

Iya, saya naik bis ke sekolah 

 

C. Kata Ganti Orang (Ismu Al-Dhamaair) 

Kata ganti orang pertama tunggal yaitu saya dan orang pertama 

jamak yaitu kita/kami, dalam bahasa Arab dinamakan Mutakallim 

 Dinamakan orang pertama karena ia yang berbicara. Orang .(مُذَكَلِّم)

kedua yaitu orang yang diajak berbicara, dalam bahasa Arab 

dinamakan Mukhaathab (اطَب َـ  yaitu kamu laki-laki dan perempuan (مُ

beserta kelompoknya. Sedangkan orang ketiga yaitu orang yang 

dibicarakan atau orang yang tidak berada di tempat terjadinya 

pembicaraan, dalam bahasa Arab dinamakan Ghaaib (ِغَائب), yaitu dia 

laki-laki dan perempuan beserta kawan-kawannya. 

Di bawah ini, kata ganti orang dalam bahasa Arab beserta contoh 

penggunaannya jika bergandengan dengan Isim yang menunjukkan 

atas arti kepunyaan. Misalnya kata buku yang digabungkan dengan 

kata ganti orang yaitu kamu akan berarti bukumu, dan seterusnya. 
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Dan cara penggabungannya terletak pada akhir Isim seperti yang 

terdapat dan bergaris bawahi pada contoh-contoh berikut:  

 مَعْنَى

Arti 

 إذِّصَالهَُا تِالإسِْم

Jika bergandengan 

dengan Isim 

 ضَمَائِن

  t Kg ataK

gn ag 

Dia (1 orang laki-

laki) 

 كِذَاتُ هُ 

uuyaaaiii 

 هُوَ 

Huwa 

Dia/Mereka (2 

orang laki-laki) 

 كِذَاتُ هُمَ ا

uuyaaaiiiaaa 

 هُمَا

Humaa 

Dia/Mereka 

(banyak laki-laki) 

 كِذَاتُ هُ مْ 

uuyaaaiiia 

 هُمْ 

Hum 

Dia (1 orang 

perempuan) 

 كِذَاتُ هَا

uuyaaaiiaa 

 هِيَ 

Hiya 

Dia/Mereka (2 

orang perempuan) 

 كِذَاتُ هُمَ ا

uuyaaaiiiaaa 

 هُمَا

Humaa 

Dia/Mereka 

(banyak 

perempuan) 

 كِذَاتُ هُنَّ 

uuyaaaiiiHHa 

 هُنَّ 

Hunna 

Kamu (1 orang 

laki-laki) 

 كِذَاتُ كَ 

uuyaaaiiu 

 أنَْخَ 

Anta 

Kamu/Kalian (2 

orang laki-laki) 

 كِذَاتُ كُمَ ا

uuyaaaiiiaaa 

 أنَْذُمَا

Antumaa 

Kamu/Kalian 

(banyak laki-laki) 

 كِذَاتُ كُمْ 

uuyaaaiiia 

 أنَْذُمْ 

Antum 

Kamu (1 orang 

perempuan) 

 كِذَاتُ كِ 

uuyaaaiiu 

 أنَْخِ 

Anti 
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Kamu/Kalian (2 

orang perempuan) 

 كِذَاتُ كُمَ ا

uuyaaaiiiaaa 

 أنَْذُمَا

Antumaa 

Kamu/Kalian 

(banyak 

perempuan) 

 كِذَاتُ كُنَّ 

uuyaaaiiiHHa 

 أنَْذُنَّ 

Antunna 

Saya/Aku  ْكِذَاتِ ي 

uuyaaauut 

 أنََا

Anaa 

Kita/Kami كِذَاتُ نَا 

Kitaabunaa 

 نَؼْنُ 

Nahnu 
 

D. Kata Keterangan dan Jarr (Dhzarf Wa Al- Jarr) 

Perhatikanlah contoh-conoh di bawah ini: 

Murid-murid di / di 

dalam kelas 

 الَذَّلاَ مِيْلُ فيِ الْفَصْلِ 

Dia datang dari pasar وْق  هُوَ قَاقِم  مِنَ  السُّ

Tas itu di atas meja  ِالَْمِؼْفَظَحُ عَلىَ  الْمَكْذَب 

Buah itu di atas pohon  ِظَنَج مْنَجُ فَوْقَ  الشَّ  الَشَّ

Anak itu bersembunyi 

di bawah kolong 

tempat tidur 

نِيْنِ  ذَتِئُ الْوَلَقُ ذَؼْخَ  السَّ ْـ  يَ

Siswa itu berdiri di 

depan pintu 

الِبُ أَمَامَ  الْتَابِ   وَقَفَ الطَّ

Khalid duduk di belakang 

sekolah 

لْفَ  الْمَقْنَسَحِ  َـ الِق   َـ  يَظْلِسُ 

Saya telah mengetahui apa 

di belakang / di balik 

kejadian ini 

 عَلِمْخُ مَا وَنَاءَ  الْؼَقْ شَْح

Saya tinggal di  ِأسَْكُنُ تِظَوَانِ  الْمَسْظِق 
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samping masjid 

Sapu itu di samping rumah  ِالمِكْنَسَحُ ظَانِبَ  الْتَيْخ 

Latihan: Berlatih dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan di 

bawah ini sesuai dengan contoh-contoh di atas: 

 

 مَا هٰلِهِ؟ .....................

ظَنَجُ؟ ..................  أيَْنَ الشَّ

 

 مَا هٰل ا؟ ......................

 أيَْنَ الْفِيْلُ؟ ....................

 

 مَن هٰلَا؟ ...................

................. مَالَا يَعْمَلُ؟  

 

 مَن هٰلِهِ؟ ...................

 مَالَا ذَعْمَلُ؟ .................

 

؟ .................  هَلْ هِيَ مُطْنِتَح 

 مَامِهْنَذُهَا؟ .......................

 

؟ .............  هَلْ هُوَ مُهَنْقِس 

 مَامِهْنَذُهُ؟ ...................

 

انَجَ الأظُْنَجِ؟  أذََنْكَبُ  الْؼَافلَِحَ أمْ سَيَّ

.......................... 

 

هَلْ ذَنْكَبُ الْؼَافلَِحَ إلِىَ الْمَقْنَسَحِ؟ 

......................... 
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 أيَْن الْوَلَقُ؟ .....................

هَلْ يَظْلِسُ عَلَى الْكُنْسِي؟ِ 

.................. 

 

زِلُ؟ ....................أيَْنَ الْمَنْ   

هْنِ؟  هَلِ الْمَنْزِلُ وَنَاءَ النَّ

................... 

 

 أيَْنَ الْمِلْعَقَحُ ..................

 

 أيَْنَ الْمَعْظُوْنُ ................

 

 

. أيَْنَ الذَّلاَمِيْلُ؟ .................................ٔ  

قِم ؟ ........................................... مِنْ أيَْنَ عَليِ  قَإ  

. أيَْنَ الْمِؼْفَظَحُ ُ؟ .............................................ٖ  

الِبُ؟ .............................................ٗ . أيَْنَ وَقَفَ الطَّ  

....... أيَْنَ ذَسْكُنُ؟ .......................................٘  

. هَلْ عَلِمْخَ مَا وَنَاءَ الْؼَاقِشَح؟ .......................................ٙ  

. أيَْنَ الْمِكْنَسَحُ؟ ....................................٧  
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E. Kata Sambung (Ismul Maushuul) 

Isim Maushuul adalah kata sambung, berarti “yang”, menunjukkan 

atas sesuatu yang tertentu pada kalimat setelahnya. Yaitu; Alladzii 

 untuk (الَلَّلَانِ ) untuk mudzkkar (laki-laki) tunggal, Alladzaani (الََّلِي)

mudzakkar ganda, Alladziina ( َالََّلِيْن) untuk mudzakkar jamak (banyak), 

dan Allatiy (ِالََّذي) untuk Muannats (perempuan) tunggal, Allataani ( ِاَللَّذَان) 

untuk perempuan ganda, Allaatiy (ِالَلاَذي) atau Allaaiy (الَلاَئِي) untuk 

perempuan jamak. Dapat juga menggunakan Man ( ْمَن) untuk berakal 

dan Ma (مَا) untuk tidak berakal. Perhatikan contoh-contoh di bawah 

ini: 

 

Telah datang orang yang 

lulus 

 ظَاءَ الَّلِي نَظَػَ 

Telah pergi dua orang yang 

menginap di hotel 

 سَافَنَ اللَّلَانِ  أَقَامَ تِالْفنُْقُقِ 

Saya tidak suka orang-orang 

yang boros 

 لاَ أؼُِبُّ الَّلِيْنَ  يَسْنِفوُْنَ 

Lihatlah gambar yang ada di 

depanmu 

 أنُْظُنْ إِ لَى اللَّوْؼَحِ الَّذِي أَمَامَكَ 

Dua orang yang terlambat itu 

telah lulus 

نَذَا فيِ الْؼُضُوْنِ نَظَؼَذَا ّـَ َ  الَلَّذَانِ  ذَأ

Wanita-wanita yang menjaga 

kemaluannya 

قَاخُ اَللاذَِي يَؼْفَظْنَ فنُُوْظَهُنَّ  يِّ  الَسَّ

Telah datang orang yang 

menang 

 ظَاءَ مَنْ  فَازَ 
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F. Kata Pembanding/Comparative (Ismu Tafdhiil) 

Kata yang menunjukkan perbandingan atas dua benda yang 

memiliki sifat yang sama di mana salah satu darinya mempunyai sifat 

yang lebih dari yang lain, sudah pasti kata-kata ini berarti “lebih”. Kata 

ini dikhususkan terhadap kata sifat. Caranya adalah kata yang pada 

awalnya bertimbangan Fa’iil (  فَعِيْل) dihapuskan huruf Mad-nya (Ya) dan 

diganti dengan Alif pada awal kata menjadi Af’ala ( َأفَْعَل). Contoh: kata 

Kabiir (  كَتِيْن) menjadi Akbar ( ُأَكْتَن). Di bawah ini beberapa kata 

pembanding: 

Besar – Lebih besar  ُكَتِيْن   أَكْتَن 

Kecil – Lebih kecil  ُصَغِيْن   أصَْغَن 

Panjang – Lebih panjang  ُطَوِيْل   أَطْوَل 

Pendek – Lebih pendek  ُقَصِيْن   أَقْصَن 

Banyak – Lebih banyak  ُكَشِيْن   أَكْشَن 

Cantik – Lebih cantik  ُظَمِيْل   أظَْمَل 
 

G. Penyebut dan Pembilang (Adad Wa Ma’duud) 

Al-’Adad dan Ma’duud (الَْعَقَقُ وَالْمعْقُوق) adalah pembilang/bilangan 

 Jika pembilang adalah angka tiga hingga .(الْمعْقُوق) dan penyebut (الَْعَقَقُ )

sepuluh, maka penyebutnya berbentuk jamak. Bila penyebutnya 

 mudzakkar. Dan bila (الَْعَقَقُ ) Muannats, maka pembilangnya (الْمعْقُوق)

penyebutnya (الْمعْقُوق) mudzakkar maka ( ُالَْعَقَق) nya Muannats. Contoh:  

ؼْذُٚد َّ  اٌؼَذَ د اٌ

 صلَاصَخَُ  وُزتُ  

زَوَّش) ُِ ؤََّٔشْ ) (  ُِ ) 

اعَبد    صلَاسَُ  وُشَّ

ؤََّٔشْ ) ُِ زَوَّش) ( ُِ ) 

 َٓ ١ْ ِّ ؼٍَِّ ُِ  ػَؾَشَح 

زَوَّش) ُِ ؤََّٔشْ ) ( ُِ ) 
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Adapun bilangan untuk menunjukkan atas yang pertama, kedua dan 

seterusnya adalah sebagai berikut:  

ؤََّٔشْ  ُِ زَ وَّش  ُِ  اٌؼَذَ د 

ٌَٝ ْٚ يُ  الأُ َّٚ اؽِذ   الَأَ َٚ  

بِٔٝاٌَضَّ  اٌَضَّب١َِٔخ   ِْ  إصِْٕبَ

 صلَاصَخ اٌَضبٌِّشُ  اٌضَّبٌضِخَ

اثِؼَخ اثِغ اٌَشَّ  أسَْثؼََخ اٌَشَّ

غَخ ِِ ٌْخَب ظُ  اَ ِِ ٌْخَب غَخ اَ ّْ  خَ

بدِ عَخ بدِ طُ  اٌَغَّ  عِزَّخ اٌَغَّ

بثِؼَخ بثِغ اٌَغَّ  عَجْؼَخ اٌَغَّ

ٕخَ ِِ ُٓ  اٌضَّب ِِ ب١ِٔخَ اٌَضَّب َّ  ص

 رغِْؼَخ اٌَزَّبعِغُ  اٌزَّبعِؼَخ

ٌْؼَبؽِشَحا ٌْؼَبؽِشُ    ػَؾَشَح اَ

 

Contoh:  

يِ  َّٚ فِّ الأَ ْٕذُ فِٟ اٌقَّ  وُ

Saya duduk di kelas satu (pertama) 

ٌَٝ ْٚ ٕخَِ الأُ ْٕذُ فِٟ اٌغَّ  وُ

Saya duduk di tahun/tingkat satu (pertama) 

H.  Warna-Warni (Alwaan) 

Penggunaan kata warna-warni haruskah sesuai dengan 

jenisnya mudzakkar dan Muannats, jika kata yang digunakan 

mudzakkar maka warnanya disesuaikan dengan menggunakan 

warna yang menunjukkan atas mudzakkar, dan sebaliknya. Hal itu 

dapat dilihat pada contoh-contoh di bawah ini:  
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ؼَْٕٝ َِ ؤََّٔش  ُِ زَوَّش  ُِ  

Putih  ُأث١ََْلُ  ث١َْنَبء 

Hitam  ُدَ اء ْٛ دُ  عَ َٛ  أعَْ

Merah  ُشَاء ّْ شُ  ؽَ َّ  أؽْ

Biru  ُأصَْسَقُ  صَسْلبَء 

Hijau  ُأخَْنَشُ  خَنْشَاء 

Hitam 

Kecoklatan/ 

Hitam manis 

شَاءُ  ّْ شُ  عَ َّ  أعَْ

Kuning  ُأفَْفشَُ  فَفْشَاء 

Cokelat ث١َُِّّٕخ   ٟ  ثُِّٕ

Abu-abu بدِ ٠َّخ َِ ٞ   سَ بدِ َِ  سَ

Biru Dongker وُؾ١ٍَِّْخ   ٟ  وُؾٍِْ

Ungu   ْ٘ش٠َِّخ ٞ   صَ ْ٘شِ  صَ

Jingga ثَٕفَْغَغ١َِّخ   ٟ  ثَٕفَْغَغِ

Orange ثشُْرمُب١ٌََِّخ   ٟ ٌِ  ثشُْرمُبَ

 

Jika ingin menjelaskan/menyebutkan warna suatu kata benda 

yang mudzakkar, maka gunakanlah warna yang ada pada bagian 

mudzakkar dan sebaliknya, Contoh:  

 ُْ ْٛ ١ْـ أث١ََْلُ ٌَ ِّ ٌْمَ ا  

hauHa i a aa uyi aiyui 

ُـ أث١ََْلُ  ١ْ ِّ ٌْمَ  اَ

haai uyi a ueauHa aiyui 
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 فبٍََِّٔخ ث١َْنَبءُ عَذ٠ِْذَح  

Kaos yang putih itu baru 

 

I. Jam (Saa’ah) 

Ungkapan/pertanyaan yang digunakan untuk menanyakan jam 

adalah (اعَحُ الآنَ؟  berarti (وَ ) Jam berapakah sekarang). Huruf Wau= كَمِ السَّ

“dan”, huruf Illa ( َِّإلا) berarti “kecuali”. Namun penggunaannya dalam 

menyatakan “jam” mengalami perubahan. Wau berarti “lewat/lebih” 

dan Illa berarti “kurang”. Perhatikan contoh-contoh di bawah ini:  

 
Jam satu tepat ب  ِ ب َّ اؽِذَحُ رَ َٛ ٌْ بػَخُ ا  اٌَغَّ

Jam dua lewat setengah  ُإٌِّقْف َٚ بػَخُ اٌضَّب١ِٔخَُ   اٌَغَّ

Jam tiga lewat seperempat  ُثْغ اٌشُّ َٚ بػَخُ اٌضَّبٌِضخَُ   اٌَغَّ

Jam empat kurang setengah  ِاث بػَخُ اٌشَّ ؼَخُ إلَِّْ إٌِّقْفُ اٌغَّ  

Jam lima kurang seperempat  ُثْغ غَخُ إلَِّْ اٌشُّ ِِ ٌْخَب بػَخُ ا  اٌَغَّ

Jam enam lewat lima menit   ِظُ دَلبَئك ّْ َٚ خَ بدِعَخُ  بػَخُ اٌغَّ  اٌَغَّ

Jam tujuh kurang lima menit   ظُ دَلبَئِك ّْ بثِؼَخُ إلَِّْ خَ بػَخُ اٌغَّ  اٌغَّ

Jam delapan lewat sepuluh menit   ِػَؾْشُ دَلبَئك َٚ ٕخَُ  ِِ بػَخُ اٌضَّب  اٌَغَّ

Jam Sembilan kurang 10 menit 20 

detik 

بػَخُ اٌزَّبعِؼَخُ إلَّْ ػَؾْشُ دَلبَئِك   اٌَغَّ

َْ صب١َِٔخَ   ْٚ ػِؾْشُ َٚ  

Jam 10 kurang 5 menit 10 detik   ِظُ دَلبَئك ّْ ٌْؼَبؽِشَحُ إلَِّْ خَ بػَخُ ا  اٌَغَّ

أِٝ َٛ ػَؾْشُ صَ َٚ 

Jam 11 tepat ب  ِ ب َّ ٌْؾَبد٠ِخََ ػَؾَشَ رَ بػَخُ ا  اٌَغَّ

Jam 12  َاٌَغَبػَخُ اٌضَّب١ِٔخَ ػَؾَش 
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BAB IV 
 الأفعال
FI’IL 

A. Fi'il 

Fi'il adalah sebuah kata yang berfungsi untuk menunjukkan 

atas terjadinya suatu peristiwa pada waktu tertentu (kata kerja). Fi'il 

dapat diidentifikasi dengan melihat salah satu di antara ciri-ciri 

berikut. 

1. Ta' Fa'il, yaitu huruf  خ yang berkedudukan sebagai 

"pelaku"pekerjaan.Contoh: 

 huruf ta' di sini maknanya ,(katabtu = aku telah menulis) كذتخُ 

kembali ke dhamir (kata ganti)  أنا sebagai fa'il (pelaku). 

 
 huruf ta' maknanya ,(katabta = kamu telah menulis) كذتخَ 
kembali ke dhamir  َانخsebagai pelaku. 

2. Ta' Ta'nits, yaitu huruf  خyang menunjukkan jenis 

muannats/perempuan. Contoh: 

 
 Huruf ta' sukun .(katabat = dia perempuan telah menulis) كذتخ
di akhir, maknanya kembali ke dhamir  هي (dia perempuan). 
 
 Huruf .(taktubu = dia perempuan sedang/akan menulis) ذَكذب 
ta' di awal, maknanya kembali ke dhamir  هي (dia perempuan). 

3. Ya' Mukhathabah, yaitu huruf  ي yang menunjukkan kata ganti 

orang kedua atau "kamu" atau pihak yang diajak bicara. 

Contoh: 

 
  (taktubiina = kamu perempuan sedang menulis) ذكذتيْن 
 
  (!uktubii = wahai kamu perempuan, tulislah) اكُذتي 
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4. Nun Taukid, yaitu huruf  ن  yang ditambahkan di akhir kata 

untuk menunjukkan makna penekanan. Contohnya  َّليكذتن  

(liyaktubanna = hendaklah dia benar-benar menulis). 

Terdapat ciri lain yang memudahkan kita untuk mengenali suatu kata 

itu fi'il atau bukan, yaitu apabila kata tersebut didahului oleh  ْقق (qad), 

 .adalah fi'il قامَخ  maka kata (ققْ قامَخِ الصلاج ) :Contoh .(saufa) سوف  dan س 

 ذعْلَمُون  maka kata  (سَوْف ذعْلَمُون ).adalah fi'il يَلهَبُ  maka kata (سَيَلهَبُ )

adalah fi'il. 

 

B. Pembagian Fi’il 

 ينقسم الفعل الى شلاشح اقسام

 Fi’il madhi selamanya mabni fatha, selama tidak bertemu فعل ماضى -ٔ

dengan dhamir marfu‟ mutaharrik (kata ganti yang dirafa‟kan dan 

berharakat hidup, seperti  ta‟, tuma, tum, dan seterusnya) atau dhamir 

wawu jama‟ (seperti pada كذتوا), jika bertemu dengan dhamir marfu‟ 

mutaharrik maka disukunkan (karena orang Arab semata-mata tidak 

senang jika ada huruf  berjumlah empat berturut-turut dihidupkan 

semua) dan jika bertemu dengan dhamir wawu jama‟ maka 

didhammahkan. Dikatakan juga bahwa madhi mabni fatha mutlak, 

dan bila bertemu dengan dhamir tersebut maka fathanya muqaddar. 

Bahkan pendapat ini ang raajih (kuat). Fi‟il madhi yang bertemu 

dengan dhamir manshub mutaharrik seperti (هوضنتنا) tetap difathakan. 

 Fi’il mudhari’, yaitu fi‟il yang huruf pertamanya berupa فعل مضانع  -ٕ

salah satu huruf zaidah/tambahan empat yang terkumpul dalam 
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ucapan  أنيخ (alif, nun, ya‟ dan ta‟), selamanya dirafa‟kan, kecuali 

kalau dimasuki salah satu „amil nawashib („amil yang menashabkan) 

atau „amil jawazim („amil yang menjazamkan). Bila bertemu dengan 

salah satu „ami l nawashib maka dinashabkan dan bila bertemu 

dengan „ami l jawazim maka dijazamkan.Fi‟il ini mu‟rab, selama tidak 

bertemu dengan nun taukid (baik tsaqilah maupun khafifah) atau nun 

jama‟ niswah (nun ints), jika bertemu dengan nun taukid maka 

ditambahkan fatha dan jika bertemu dengan nun jama‟ niswah maka 

dimabnikan sukun. Dari segi bahasa artinya, menyerupai isim fa‟il 

baik dari segi jumlah huruf maupun zaman.Dengan demikian 

mudhari‟ dimu‟rabkan, sebagaimana asalanya isim. Akan tetapi bila 

dimasuki nun taukid atau nun inats kembali menjadi mabni 

sebagaimana asalnya fi‟il, karena nun tersebut ciri khas fi‟il. Contoh:  

Dia (laki-laki) sedang/akan menulis  يكذب 

Dua (laki-laki) sedang/akan menulis يكذتان 

Mereka (laki-laki) sedang/akan menulis نيكذتو 

Dia (perempuan) sedang/akan menulis ذكذب 

Dua (perempuan) sedang/akan menulis ذكذتان 

Mereka (perempuan) sedang/akan menulis يكذتن  

 ,Fi’il amr selamanya dimabnikan, yaitu ada mabni sukun فعل أمن -ٕ

mabni terbuangnya huruf illat dan ada mabni terbuangnya nun rafa‟. 

Dengan kata lain fi‟il amr dimabnikan sesuai dengan jazamnya fi‟il 

mudhari‟ karena ia dari padanya, yaitu dari fi‟il mudhari‟ lil-hudhur 

atau lil-mukhattab.™ 
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Contoh-Contoh Fi’il dalam bentuk tashrif Lughawi 

No Dhamir Fi’il Madhi Fi’il Mudhari Fi’il Amr 

1  َٕ ُْ  ٚخَْشُجُ  خَشَجَ  
 

ب 2 ًَ ُْ ٌِ  خَشَجَ ب   ٚخَْشُجَ ب
 

ُْىْ  3 ٌَ  خَشَجُ ٕا   ْٕ  ٚخَْشُجُ 
 

4  َٙ ِْ  جخَْشُجُ  خَشَجَثْ  
 

ب 5 ًَ ُْ ٌِ  خَشَجَحَ ب   جخَْشُجَ ب
 

6  ٍَّ ُْ   ٍَ ٍَ  خَشَجْ   ٚخَْشُجْ 
 

َْثَ  7  اخُْشُجْ  جخَْشُجُ  خَشَجْ ثَ  أَ

ب 8 ًَ َْحُ ب أَ ًَ ٌِ  خَشَجْ حُ  اخُْشُجَ ب جخَْشُجَ ب

َْحىُْ  9 ٌَ  خَشَجْ حىُْ  أَ  ْٕ  اخُْشُجُ ٕا جخَْشُجُ 

َْثِ  10 ٍَ  خَشَجْ ثِ  أَ ْٛ  اخُْشُجِ ٙ جخَْشُجِ 

ب 11 ًَ َْحُ ب أَ ًَ ٌِ  خَشَجْ حُ  اخُْشُجَ ب جخَْشُجَ ب

12  ٍَّ َْحُ ٍَّ  أَ ٍَ  خَشَجْ حُ ٍَ  جخَْشُجْ   اخُْشُجْ 

 أخَْشُجُ  خَشَجْ ثُ  أَبَ 13
 

14  ٍُ  َخَْشُجُ  خَشَجْ ُبَ َحَْ
 

 

Setiap kata kerja akan mengalami perubahan sesuai dengan 

kata ganti orang (ِضَمَائن). Perhatikan perubahan-perubahan kata kerja 

di bawah ini, dan cobalah untuk menghapalkannya 

agarmempermudah menggunakannya:  
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 أيَْشُ 

Perintah 

 يُضَبسِع

Sekarang/akan 

datang 

 يَبضِٙ

Lampau 

بئِض ًَ  انض

Kata Ganti 

Orang 

 شقى

No 

butkU  ُْاوُْزت ubutkUk  ُُرىَْزت abtbUtb  َوَزجَْ ذ attb  َْٔذ  ٔ أَ

Uktubaa َاوُْزجُب Taktubaani  ِْ ب Katabtumaa رىَْزجُبَ َّ ب attknb وَزجَْ زُ َّ ْٔزُ  ٕ أَ

butkUkk ا ْٛ ubutkUkktb اوُْزجُُ

  َْ ْٛ  رىَْزجُُ

abtbUtkn  ُْ attkn وَزجَْ زُ   ُْ ْٔزُ  ٖ أَ

Uktubii ُِٟاوُْزج ubutkUkktb  َٓ ْٔذِ  attk وَزجَْ ذِ  abtbUtk رىَْزج١ُِْ  ٗ أَ

Uktubaa َاوُْزجُب ubutkUbbtk  ِْ ب Katabtumaa رىَْزجُبَ َّ ب attknb وَزجَْ زُ َّ ْٔزُ  ٘ أَ

Uktubna  َٓ َٓ  Taktubna اوُْزجُْ َّٓ  abtbUtkttb رىَْزجُْ َّٓ  attkttb وَزجَْ زُ ْٔزُ  ٙ أَ

- ubutkUk  ُُ٠ىَْزت abtbUb  ََوَزت akub  َٛ ُ٘ ٧ 

- ubutkUbbtk  ِْ ب Humaa وَزجََ ب abtbUbb ٠ىَْزجُبَ َّ ُ٘ ٨ 

- ubutkUkktb

  َْ ْٛ  ٠ىَْزجُُ

abtbUkk ا ْٛ ُْ  akn وَزجَُ  ُ٘ ٩ 

- Taktubu  ُُرىَْزت abtbUbt  ْوَزجََ ذ akib  َٟ ِ٘  ٔٓ 

- ubutkUbbtk  ِْ aknb وَزجََ زَ ب abtbUbtbb رىَْزجُبَ a ب َّ ُ٘ ٔٔ 

- ubutkUtb  َٓ َٓ  abtbUtb ٠ىَزجُْ َّٓ  akttb وَزجَْ  ُ٘ ٕٔ 

- autkUk  ُُأوَْزت abtbUtk  ُوَزجَْ ذ atb َأَٔب ٖٔ 

- ubutkUk  ُُٔىَْزت abtUtbb َوَزجَْ ٕب ubhtk  ُٓ  ٗٔ ٔؾَْ
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Latihan: Ubahlah kata kerja-kata kerja di bawah ini sesuai 

perubahannya jika dimasuki oleh Dhamaair (kata ganti orang) seperti 

pada contoh di bawah ini:  

ْٔذِ             ْٔذَ           رزَ ْ٘تَُ           أ ضبَي:      أَٔبَ           أر ْ٘تَُ          أ ِِ

 َٓ  رزَ ْ٘ج١َِْ

َٟ            رزَ ْ٘تَُ        ِ٘ َٛ           ٠زَ ْ٘تَُ          ُ٘                 ُٓ ٔؾَْ

 ٔزَ ْ٘تَُ  

  

ٔ ًُ َّ . أٔبَ ألْشَأُ / أػْ  

ْٔذَ ........... / ............ٕ . أ  

ْٔذِ ........... / ............ٖ . أ  

ٗ............. / ........... َٛ ُ٘ .  

٘............. / ........... َٟ ِ٘  .  

ٙ............. / ........... ُٓ . ٔؾَْ  

 
Adapun kata ganti orang yang menunjukkan atas 

objek/penderita yang bersambung (Muttashil) dengan menggunakan 

kata Dharaba=memukul ( َضَنَب) dan subjeknya adalah Saya (أَنَا) -

kecuali pada Ana dan Nahnuو subjeknya adalah Anta ( َأَنْخ) - dan kata 

ganti orang yang terpisah (Munfashil) yang menunjukkan atas 

objek/penderita. 
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Untuk lebih memahaminya dapat dilihat pada huruf-huruf yang 

bergaris bawahi pada tabel di bawah ini:  

 

ْٔذَ  attb مَشَثْزُ هَ  إ٠َِّبنَ   أَ

ب َّ ب إ٠َِّبوُ َّ ب Antuma مَشَثْزُ ىُ َّ ْٔزُ  أَ

 ُْ ُْ  إ٠َِّبوُ ُْ  attkn مَشَثْزُ ىُ ْٔزُ  أَ

ْٔذِ  attk مَشَثْزُ هِ  إ٠َِّبنِ   أَ

ب َّ ب إ٠َِّبوُ َّ ب attknb مَشَثْزىُُ  َّ ْٔزُ  أَ

 َّٓ َّٓ  إ٠َِّبوُ َّٓ  attkttb مَشَثزُ ىُ ْٔزُ  أَ

َٛ  akub مَشَثْزُ ُٗ إ٠َِّبُٖ  ُ٘ 

ب َّ ب إ٠َِّبُ٘ َّ ب Humaa مَشَثْزُُٙ  َّ ُ٘ 

 ُْ ُْ  إ٠َّبُ٘ ُْ  akn مَشَثْزُ ُٙ ُ٘ 

َٟ  akib مَشَثْزُ ٙبَ إ٠َِّب٘بَ ِ٘  

ب َّ ب إ٠َِّبُ٘ َّ ب aknba مَشَثْزُ ُٙ َّ ُ٘ 

 َّٓ َّٓ  إ٠َِّبُ٘ َّٓ  akttb مَشَثْزُ ُٙ ُ٘ 

 أَٔبَ atb مَشَثْزَ ِٕٟ إ٠َِّب٠بَ

ُٓ  ubhtk مَشَثْزَ ٕبَ إ٠َِّبٔبَ  ٔؾَْ

 
C. Tashriif 

Suatu kata kerja dalam bahasa Arab, dapat diubah menjadi 

kata benda, subjek, objek, tempat dan waktu. Di bawah ini adalah 

perubahan dan timbangan fi’il yang sederhana ke dalam berbagai 

bentuk yang telah dijelaskan pula di atas. Dengan mengetahuinya 

akan mempermudah dan semakin memperkaya kosa kata jika sering 

dipraktekkan. Perhatikan timbangan-timbangan berikut ini dengan 

baik. (Lihat: Ilmu SHARF pada BAB III):  
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 َٔصٌٍْ يَعَُْٗ إِصطِلاح

بمِٟ َّ ٌْ ًُ ا ٌْفِؼْ  فـَـــــعَــمَ  Telah melaksanakan اَ

ُّنَبسِع ٌْ ًُ ا ٌْفِؼْ  Sedang\akan اَ

melaksanakan 

 ٚفَــْـعــَـمُ 

ش ِْ ًُ الأَ ٌْفِؼْ  افـــْــعَـمْ  Laksanakanlah اَ

  ٟ ْٙ َٔ ًُ  لاجـفَــْعَـمُْ  Janganlah melaksanakan فِؼْ

قْذَس   َِ  Pelaksanaan\perbuatan  ٌفِـــــــعْـم 

ٌْفبَػًِ ُُ ا  Yang melaksanakan إعِْ

(Subjek) 

 فــَـــبعِـمٌ 

ي ْٛ فْؼُ َّ ٌْ ُُ ا  Yang dilaksanakan إعِْ

(Objek) 

لٌ  ْٕ  يَفْعُ

ُُ ا٢ٌخَِ   Alat yang digunakan إعْ

untuk melaksanakan 

sesuatu 

 يِفــْـــــعَمٌ 

 ُُ إعِْ

ٟ ِّ ١ْ ِِ بْ/ َِ ىَبْ/اٌضَّ َّ ٌْ  ا

Pelaksanaan (Masdar) 

waktu Pelaksanaan (Isim 

zaman) tempat 

Pelaksanaan (Isim 

makan) 

 يَفْعَمٌ 
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BAB V 

 المبتدأKوالخبر

Al-Mubtada wa Al-Khabar 

Pengertian subjek dan predikat (المتذقأ والـتن) serta syarat-syarat 

keduanya dapat disimpulkan sebagai berikut:المتذقأ وهو الفظ اللى   معنى

 Makna mubtada‟ yaitu lafadz و الـتن والظزء اللى ته يذم معنى الظملح. يتذقأته الظملح 

yang terdahulu dalam jumlah dan khabar yaitu bahagian yang 

menyempurnakan makna kalimat.  من الاسماء المعنفح والـتن اغلته من الاسماء

 ,Subjek terbentuk dari kata-kata benda ma‟rifah .النكنج. نالمتقأ يكوب

sedang khabar biasanya terdiri dari kata-kata benda nakirah. الاكان المتذقأ

 مفنقا ملكنا فالـتن كللك

 

 

 

A. Mubtada (انًبحذأ) 

1. Pengertian Mubtada 

Mubtada adalah setiap isim yang dimulai pada awal kalimat 

baik didahului oleh nafyu maupun istifham, contoh ( مؼمق متذسم

=Muhammad tersenyum), contoh didahului oleh nafyu ( ما قاقم الضيف
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=tamu itu tidak datang) dan contoh isim yang didahului oleh kata 

Tanya ( ُّأ ناظػ علي=apakah yang lulus adalah Ali). 

Hukum isim yang dimulai pada awal kalimat tersebut (المتذقأ) 

adalah marfu‟ (dibaca akhir katanya dengan harakah dhamma), 

kecuali apabila isim tersebut didahului oleh huruf jarr  tambahan atau 

yang menyerupainya maka hukumnya secara Lafadznya adalah 

majrur namun kedudukannya dalam kalimat tetaplah marfu‟. 

Contohnya firman Allah SWT : َّوما من إله إلا الل kata ilah pada ayat 

tersebut secara lafadznya adalah majrur namun kedudukannya 

tetaplah rafa‟.  

Mubtada terbagi menjadi dua, yaitu mubtada sharih (متذقأ صنيػ) 

yang mencakup semua isim dhahir seperti pada contoh di atas, dan 

juga terdiri dari dhamir, contohnya ( هو مظذهق= dia bersungguh-

sungguh) atau ( أنخ مـلص =kamu ikhlas), yang Kedua adalah mubtada 

muawwal (مؤول) dari An (أن) dan fi‟ilnya, contohnya firman Allah SWT 

 mubtada pada contoh ini (أن ذذؼقوا أنهب لعقوكم) dan (وأن ذصوموا ـين لكم)

adalah An dan Fi‟ilnya dita‟wilkan menjadi isim mashdar sebagai 

mubtada. 

 

2. Macam-macam Mubtada 

Apabila dilihat dari Khabarnya maka Mubtada terbagi menjadi 

dua, yaitu mubtada yang mempunyai khabar, contohnya (مؼمق متذسم) 

dan mubtada yang tidak memiliki khabar, akan tetapi mempunyai isim 

marfu‟yang menempati posisi dari pada khabar, contohnya ( أنائم الطفل 

=apakah bayi telah tidur) Naim adalah mubtada sedangkan thifl 

adalah fa‟il  yang menempati posisi khabar, Mubtada yang memiliki 

khabar haruslah terdiri dari isim sharih atau dhahir ataupun yang 

telah dita‟wilkan menjadi mashdar yang sharih, sedangkan mubtada 

https://www.blogger.com/null
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yang tidak memiliki khabar tidak boleh menta‟wilkannya dan 

penggunaanya haruslah selalu disertai dengan Nafyu atau istifham. 

Adapun Isim marfu‟yang terletak setelah mubtada yang tidak 

memiliki khabar yang dibarengi oleh Nafyu atau istifham maka 

kedudukannya dalam I‟rab kalimat adalah sebagai berikut: 

a. Apabila menunjukkan kepada sifat yang tunggal dan setelahnya 

adalah isim yang tunggal contohnya (أ مسافن النظل) atau (ما مؼتوب الكسول) 

maka I‟rabnya ada dua kemungkinan yaitu : 

1) Sifat yang pertama setelah istifham (musafir) adalah 

mubtada dan setelahnya adalah fa‟il karena letaknya 

setelah isim fa‟il, atau naib  al-fa‟il apabila terletak setelah 

isim maf‟ul, keduanya marfu‟ menempati kedudukan 

khabar.  

2) Sifat yang pertama (musafir) adalah khabar yang 

didahulukan (khabar muqaddam) sedangkan kata (rajul) 

adalah mubtada yang diakhirkan (mubtada muakkhar). 

a. Apabila sifat yang pertama menunjukkan pada isim tunggal 

kemudian setelahnya adalah mutsanna (yang menunjukkan 

bentuk dua) atau jamak, maka sifat yang pertama adalah 

mubtada dan isim setelahnya tersebut adalah fa‟il atau naib 

fa‟il yang menempati posisi khabar, contoh (ما مهمل الطالتان) dan 

 kata Muhmil adalah mubtada sedangkan (ما مؼتوب المقصنون)

thalibani adalah fa‟il karena terletak setelah isim fa‟il, dan kata 

mahbub adalah mubtada sedangkan muqshirun adalah naíb 

fa‟il karena terletak setelah isim maf‟ul. 

b. Apabila sifat yang pertama berbentu dua (mutsanna) atau 

jamak dan setelahnya adalah mutsanna atau jamak maka isim 

yang pertama adalah khabar yang didahulukan (khabar 
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muqaddam) dan isim yang setelahnya adalah mubtada yang 

diakhirkan (mubtada muakkhar), contohnya (أ مسافنان الضيفان) 

dan (ما مقصنون المظذهقون), kata musafirani dan muqshirun adalah 

khabar muqaddam sedangkan dhaifani dan mujtahidun adalah 

Mubtada muakkhar. 

Apabila dilihat dari contoh-contoh di atas dapat dilihat 

perbedaan kedudukan mubtada yang kadang didahulukan (mubtada 

muqaddam) dan kadang diakhirkan (mubtada muakkhar), 

kesemuanya itu mempunyai aturan yang wajib didahulukan maupun 

boleh didahulukan. 

3.  Wajib mendahulukan dan Wajib menghilangkan mubtada. 

Mubtada itu wajib didahulukan apabila: 

a. Isim yang mempunyai kedudukan sebagai pendahuluan 

di dalam kalimat, seperti isim syarat, atau istifham atau 

Ma yang menunjukkan ketakjuban, contohnya ( من يقنأ

 barangsiapa yang membaca syair=الشعن ينم شنوذه اللغويح 

maka akan bertambah kekayaannya dengan bahasa), 

kata man di sini adalah mubtada yang harus di 

dahulukan karena posisinya dalam kalimat sebagai 

pembukaan dan pendahuluan,  

b. Mubtada yang menyerupai isim syarat,  

c. Isim tersebut haruslah disandarkan kepada isim yang 

menempati posisi dan kedudukan kata pendahuluan,  

d. Apabila khabarnya adalah jumlah fi‟liyah dan fa‟ilnya 

adalah dhamir yang tersembunyi yang kembali kepada 

mubtada. 

e. Isim tersebut haruslah disertai dengan huruf Lam untuk 

memulai atau Lam tauwkid. 
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f. Mubtada dan khabarnya adalah ma‟rifat atau kedua-

duanya nakirah dan tidak adanya kata yang 

menjelaskannya. 

g. Mubtada teringkas khabarnya oleh Illa atau Innama. 

h. Selain dari tujuh masalah di atas, maka boleh 

mendahulukan atau mengakhirkan mubtada. 

Mubtada wajib dihilangkan dalam hal-hal sebagai berikut: 

a. Apabila mubtada ikut kepada Sifat yang marfu‟ dengan tujuan 

memuji atau menghina atau sebagai rasa iba dan sayang. 

b. Jika menunjukkan jawaban terhadap sumpah. 

c. Jika khabarnya adalah mashdar yang mengganti fi‟ilnya. 

d. Jika khabarnya dikhususkan pada pujian atau cercaan setelah 

kata Ni‟ma (نعم) dan Bi‟sa (تئس) dan terletak diakhir. 

 

 B. Khabar (الخبر) 

1. Pengertian Khabar 

Sebagaimana telah dijelaskan di atas mengenai Jumlah Ismiah 

 yang terdiri dari dua bagian yang memberikan petunjuk (الظملح الاسميح)

serta pemahaman kepada pendengar agar diterima. Para pakar 

Nahwu menyebut bagian pertama dari jumlah ismiah ini dengan 

Mubtada karena ia adalah bagian yang dimulai dalam pembicaraan, 

sedangkan bagian keduanya dinamakan Khabar karena ia 

memberitahukan keadaan yang ada pada mubtada, dan bisa saja 

terdiri dari segala bentuk sifat baik ia isim fa‟il, atau maf‟ul ataupun 

tafdhil, contohnya, (مؼمق فاضل) dan (علي مؼتوب). 

 2. Hukum Khabar 

Para ahli nahwu menyebutkan hukum dari pada khabar adalah 

sebagai berikut 

https://www.blogger.com/null
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a. Wajib merafa‟ (memberi harakah dhamma) khabar, penyebab 

khabar itu marfu‟adalah mubtada , contohnya (أنخ كنيم) Karim 

adalah khabar marfu‟disebabkan oleh mubtada.  

b. Khabar pada dasarnya haruslah nakirah, contohnya (مؼمق فاضل) 

fadhil adalah nakirah dan ia khabar mubtada. 

c. Khabar haruslah disesuaikan atau ikut kepada mubtada dari segi 

tunggalnya atau tasniyah (bentuk duanya) ataupun jamak. 

d. Boleh menghilangkan khabarnya apabila ada dalil yang 

menunjukkan kepadanya, dan masalah ini nanti akan dibahas 

pada pembahasannya. 

e. Wajib menghilangkan khabarnya, masalh ini pun akan dibahas 

nanti pada pembahasannya. 

f. Khabar boleh banyak dan beragam sedangkan mubtadanya 

hanya satu, contohnya (مؼمق لكي فطن) zakiyun dan fithn adalah 

khabar mubtada. 

g. Boleh dan wajib didahulukan khabar dari pada mubtada, dan 

pembahasan ini pun akan di bahas pada  pembahasannya. 

 3.  Macam-macam Khabar 

Khabar terbagi menjadi tiga, yaitu: 

a. Khabar Mufrad (المفنق), khabar yang bukan berbentuk kalimat 

atau yang menyerupai kalimat, akan tetapi terdiri dari satu kata 

baik menunjukkan pada tunggal atau mutsanna (bentuk dua) 

ataupun jamak, dan harus disesuaikan dengan Mubtada dalam 

pentazkiran (berbentuk muzakkarf=lk) atau ta‟nis juga dalam 

bentuk tunggal, mutsanna dan jamak. Contoh ( القمن منين=bulan 

bersinar), ( الطالتح مؤقتح=pelajar pr itu sopan). 

b. Khabar Jumlah (ظملح), khabar yang berbentuk kalimat baik 

jumlah ismiah (اسميح) maupun fi‟liyah (فعليه). Contoh khabar 
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jumlah ismiah ( الؼقيقح أشظانها ـضناء=taman itu pepohonannya 

berwarna hijau) atau ( لونه ناصع  الشوب =pakaian itu warnanya 

bersih), Atsaub =adalah mubtada pertama, Lawn=Mubtada 

kedua dan mudhaf, dhamir Hu=mudhaf ilaih, Nashi‟=khabar 

mubtada kedua, Jumlah dari mubtada kedua dan khabarnya 

menempati posisi rafa‟ yaitu khabar dari mubtada pertama.  

c. Khabar syibhu jumlah (شته الظملح), khabar yang bukan mufrad 

atau jumlah akan tetapi menyerupai jumlah, terdiri dari Jarr wal 

majrur (ظان ومظنون) dan dharf =kata keterangan,(ظنف). Contoh 

khabar dari jar wal majrur ( الكذاب في الؼقيتح=buku di dalam tas), 

( لماء في الإتنيق ا =air di dalam teko).  

d. Wajib mendahulukan  dan menghilangkan Khabar 

Khabar wajib di dahulukan dari mubtada dalam keadaan 

sebagai berikut: 

a. Apabila mubtada nya adalah isim nakirah yang semata-mata 

tidak untuk memberitahukan dan khabarnya adalah jar wal 

majrur atau dharf, contohnya ( في المقنسح معلمون=di sekolah ada 

para guru), ( عنقنا ضيف=ada tamu). Jika mubtadanya nakirah 

dengan maksud untuk memberitahukan maka hukumnya boleh 

didahulukan atau pada tempatnya semula, contohnya ( صقيق ققيم

 .(عنقنا

b. Jika khabarnya adalah istifham (kata Tanya) atau disandarkan 

pada kata Tanya, contohnya ( كيف ؼالك=bagaimana kabarmu),  

c. Apabila ada dhamir yang berhubungan atau bergandengan 

dengan mubtada sedangkan kembalinya dhamir tersebut 

kepada khabarnya atau sebagian dari khabarnya, contohnya, 

  ,(di sekolah ada murid-murid-nya=في المقنسح طلاتها )
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d. Meringkas khabar mubtada dengan Illa (إلا) atau Innama (إنما), 

contohnya, ( ما فائز إلا مؼمق=tiada yang menang kecuali 

Muhammad),  

Adapun tempat-tempat dimana khabar itu wajib dihilangkan 

adalah sebagai berikut 

a. Apabila mubtadanya adalah isim yang sharih yang 

menunjukkan pada sumpah, contohnya ( لعمنك لأشهقن الؼق =demi 

hidupmu saya bersaksi dengan kebenaran), khabarnya wajib 

dihilangkan, asalnya adalah (لعمنك قسمي). 

b. Khabarnya menunjukkan pada sifat yang mutlak artinya sifat 

tersebut menunjukkan akan keberadaan dari sesuatu, dan hal 

itu terdapat pada kata yang bergandengan dengan jar majrur 

atau dharf, contohnya ( الماء في الإتنيق=air berada di dalam teko), 

 yang menunjukkan ,(buku berada di atas meja=الكذاب فوق المكذب )

khabarnya telah dihilangkan yaitu (موظوق). Dan apabila 

mubtadanya terletak setelah Lau la (لولا) maka khabarnya yang 

berarti keberadaan pun wajib dihilangkan, contohnya ( َّلولا الل

 jika tidak ada Allah, maka mobil akan=لصقمخ السيانج الطفل 

menabrak anak itu), khabar yang dihilangkan adalah kata 

 .pada contoh ini (موظوق)

c. Jika mubtadanya adalah mashdar atau isim tafdhil yang 

disandarkan pada mashdar dan setelahnya bukanlah khabar 

melainkan hal yang menduduki tempatnya khabar, contohnya 

 ,(saya mendukung pelajar yang berprestasi= ذشظيعي الطالب مذفوقا )

 sebaik-baik shalatnya sorang hamba= أفضل صلاج العتق ـاشعا :)

dalam keadaan khusu‟) asalnya adalah ( أفضل صلاج العتق عنق

 .(ـشوعه
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d. Khabarnya terletak setelah huruf Wau (واو) yang berarti 

dengan/bersama (مع), contohnya, ( كل طالب وزميله semua pelajar 

bersama kawanya), wau di sini berarti bersama sehingga 

khabarnya dihilangkan, dan khabar yang dihilangkan adalah 

kata (مقنونان). 

ٔانخبشايلا انفشاغ انحٗ بًب ُٚبسبّ يٍ انًبحذا   

 انًسبعذات.........ضىًش ............... انًششف

 انفلاحبت..……… انحجبس..............عطشبَبت.........

 انًحفشجٕ ٌ .......جعببَٕ

 يشغٕلات ....................الاطببء.............. كشيبء..……    َشٛطبت ...........

 عهًبء........... ركٛبت...... انًُٓذسبت………يطٛعبت ..........

  يٕجٕدات .......يبْشات..................... انحبجشات....... انًحبيٛبت..............

 جبئعبت ..........يسجَٕبت ................. َجشٚئٕ............ انفقشاء………
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BAB VI  

 المفعولKبه

Maf’ul’ Bih 

 

 A.    Pengertian Maf’ul Bih 

َٕ الِإسْىُ  ُْ ِّ لُ بِ ْٕ فْعُ ًَ ِّ انفعِْمُ ان ْٖ ٚقَعَُ بِ ةُ انَّزِ ْٕ ُْصُ ًَ ان  

Maf‟ul bih adalah isim yang dibaca nashob yang menjadi 

sasaran perbuatan (objek).  

Contoh : 

شّا  ّْ  Zaid memukul Umar :مَشَةَ ص٠َْذ  ػَ

Lafadz شّا ّْ  .ص٠َْذ   dibaca nashob karena menjadi sasaran perbuatan ػَ

B. Hukum Maf’ul Bih 

 

ٌْ ٚحََّصِلاَ  ُْفصَِلاَ ……ٔالأصْمُ فِٙ انْفبَعِم أَ َٚ ٌْ فْعُٕلِ أَ ًَ الأصَْمُ فِٙ انْ َٔ  

Pada awalnya fa’il itu berhubungan langsung dengan fi’il dan menurut 

asal maf’ul itu terpisah dari fi’ilnya. 

قذَْ ٚجَُبءُ بخِِلافَِ الأصَْمِ  قذَْ ٚجَِٙ انْ ……َٔ فْعُٕلُ قبَْمَ انْفعِْمِ َٔ ًَ  

Akan tetapi terkadang didatangkannya pula hal yang berbeda dengan 

bentuk asalnya, terkadang maf’ul disebutkan sebelum fi’ilnya. 

ٌْ نبَْسٌ حُزِسْ  فْعُٕلَ إِ ًَ شِ انْ أخَِّ ْٛشَ يُُْحَصِشْ ……َٔ شَ انْفبَعِمُ غَ ًِ ْٔ أضُْ أَ  

Akhirkanlah letak maf’ul bilamana dikhawatirkan ada kekeliruan 

pemahaman atau fa’il dalam bentuk dhomir yang tidak dibatasi. 

Dalam bait-bait syair diatas maf‟ul mempunyai beberapa  
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hukum. 

 1. Hukum kaidah asal maf‟ul dipisahkan dari fi‟ilnya  

Contoh :  

مْنّاضَنَبَ زَيْقً عَ   antara lafadz  َضَنَب yang menjadi fi‟il dengan lafadz عَمْنّا 

yang menjadi maf‟ul terpisah oleh lafadz  ًزَيْق yang menjadi fa‟il. 

 2.  Boleh mendahulukan maf‟ul dari fa‟ilnya maka boleh 

mengucapkan:  

 ضَنَبَ عَمْنّا زَيْقً 

 3.  Maf‟ul wajib didahulukan  

Contoh :  َنَعْتقُُ  -اِيّاكK  

Seandainya maf‟ul diakhirkan letaknya, maka harus dimutasikan 

sehingga jadilah seperti Kنَعْتُقُكَ  . Oleh karena itu, maf‟ul harus 

didahulukan. 

 4.  Maf‟ul wajib diakhirkan  

Contoh :ضَنَبَ  مُوسَى وَ عِيسَى 

Seandainya maf‟ul didahulukan maka akan terjadi kesalahpahaman 

karena tidak bisa dibedakan antara fa‟il dan maf‟ulnya, oleh karena itu 

maf‟ul wajib diakhirkan. 

 C.    Pembagian Maf’ul Bih 

Maf‟ul bih dibagi menjadi 2 : 

 1. Maf‟ul bih isim dhahir 

Contoh : شّا ّْ  مَشَةَ ص٠َْذ  ػَ

 2.  Maf‟ul bih isim dhamir 

Isim dhamir dibagi menjadi 2 : 

a. Isim dhamir muttasil 

 انزٖ لاٚبحذأ بّ ٔلاٚقع بعذ الا فٗ الاخحٛبسْٕٔ

Yaitu isim dhamir yang tidak boleh dijadikan permulaan dan  
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tidak boleh terletak setelah  َّإِلا dalam keadaan ikhtiyar. 

Contoh :  

Dhamir ك pada lafadz  َُْٚحك  سَاَ

Dhomir ك tidak boleh di permulaan diucapkan  ُْٚث  كَ سَاَ

Dhamir ك tidak boleh jatuh selain  َّْإِل diucapkan ْٚثُ        كَ  إلَِّْ سَاَ  

Dhamir muttashil berjumlah 12 yaitu : 

ضَشَ  َٔ ضَشَبكَِ  َٔ ضَشَبكََ  َٔ ضَشَبَُبَ  َٔ ضَشَبَٓبَ ضَشَبَُِٙ  َٔ ضَشَبَُّ  َٔ  ٍَّ ضَشَبكَُ َٔ ضَشَبكَُىْ  َٔ ب  ًَ بكَُ

 ٍَّ ُٓ ضَشَبَ َٔ ُٓىْ  ضَشَبَ َٔ ب  ًَ ُٓ ضَشَبَ َٔ  

 b.  Isim dhamir munfasil 

 ْٕٔ انزٖ ٚقع فٙ ابحذاء انكلاو ٔ بعذ الا فٙ اٜخحٛبس

Yaitu isim dhamir yang terletak di permulaan kalam dan  

setelah kata  َِّإلا  dalam keadaan ikhtiyar. 

Contoh : 

Lafadz  َاَِّٚبك boleh terletak diawal diucapkan  َاَِّٚبك 

Lafadz  َاَِّٚبك boleh menempati setelah  َِّْإل diucapkan  َاَِّٚبك 

Dhamir munfasil ada 12 yaitu : 

 َٔ اَِّٚبكُىْ  َٔ ب  ًَ اَِّٚبكُ َٔ اَِّٚبكِ  َٔ اَِّٚبكَ  َٔ اَِّٚبَبَ  َٔ  َ٘ ٍَّ اَِّٚب ُْ اَِّٚب َٔ ُْىْ  اَِّٚب َٔ ب  ًَ ُْ اَِّٚب َٔ َْب  اَِّٚب َٔ اَِّٚبُِ  َٔ  ٍَّ اَِّٚبكُ  

 

 D. Pembagian Maf’ul Bih berdasarkan Tanda Nashabnya 

 1. Tanda nashab dengan fathah bertempat pada  

 a. Isim mufrad 

Contoh : شّا ّْ  مَشَةَ ص٠َْذ  ػَ

Lafadz عَمْنّا menjadi maf‟ul bih ditandai dengan fathah karena 

berupa isim mufrad. 
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 b. Jama‟ taksir 

Contoh :  ََ خُ الْألَْلَا َّ ًُ فبَهِ ِّ  رؾَْ

Lafadz َالْألَْلَا menjadi maf‟ul bih ditandai dengan fathah karena 

berupa jama‟ taksir. 

 2. Tanda nashab dengan kasrah bertempat pada 

 a.  Jama‟ muannas salim 

Contoh :  ِاعَبد ٌْىُشَّ ةُ ا غُ اٌطُّلاَّ َّ  ٠غَْ

Lafadz  ِاعَبد ٌْىُشَّ  menjadi maf‟ul bih ditandai dengan kasroh karena ا

berupa jama‟ muannas salim. 

 3. Tanda nashab dengan ya‟ bertempat pada 

 a.  Isim tasniyah 

Contoh :  َٓ ١ْ َِ غْشِ ُّ ١ٌِْظُ اٌْ  ْٛ جُ ٌْ  ٠مَْجِلُ ا

Lafadz  َٓ ١ْ َِ غْشِ ُّ ٌْ  menjadi maf‟ul bih ditandai dengan ya‟ karena berupa ا

isim tasniyah. 

 b.  Jama‟ mudzakar salim 

Contoh :  َٓ ١ْ ِِ غْشِ ُّ ٌْ ١ٌِْظُ ا ْٛ جُ ٌْ  ٠مَْجِلُ ا

Lafadz  َٓ ١ْ ِِ غْشِ ُّ ٌْ  menjadi maf‟ul bih ditandai dengan ya‟ karena berupa ا

jama‟ mudzakar salim. 

 
 E. Contoh Maf’ul Bih dalam Al Qur’an surat al Baqarah ayat 255 

ب فِٟ  َِ َٚ ادِ  َٚ ب َّ ب فِٟ اٌغَّ َِ  ٌَُٗ ۚ  َ ْٛ لَْ َٔ َٚ َُ ۚ لَْ رأَخُْزُُٖ عِٕخَ   ٌْم١َُّٛ ُّٟ ا ٌْؾَ َٛ ا َٗ إلَِّْ ُ٘
ُ لَْ إٌَِ  اللََّّ

 َْ لَْ ٠ؾ١ُِطُٛ َٚ  ۖ ُْ ٍْفَُٙ ب خَ َِ َٚ  ُْ ِٙ َٓ أ٠َْذ٠ِ ب ث١َْ َِ  ُُ ِٗ ۚ ٠ؼٍََْ ْٓ رَا اٌَّزِٞ ٠ؾَْفغَُ ػِْٕ ذَُٖ إلَِّْ ثئِرِِْٔ َِ الْأسَْكِ ۗ 

 َٛ  ُ٘ َٚ ب ۚ  َّ لَْ ٠ئَُٛدُُٖ ؽِفْظُُٙ َٚ الْأسَْكَ ۖ  َٚ ادِ  َٚ ب َّ ُ اٌغَّ عِغَ وُشْع١ُِّٗ َٚ ب ؽَبءَ ۚ  َّ ِٗ إلَِّْ ثِ ِّ ٍْ ْٓ ػِ ِِ ء   ْٟ ثؾَِ

﴾ٕ٘٘﴿  ُُ ٌْؼَظ١ِ ُّٟ ا ٌْؼٍَِ   ا

ادِ   .1  َٚ ب َّ ُ اٌغَّ عِغَ وُشْع١ُِّٗ َٚ  

https://www.mushaf.id/surat/al-baqarah/255/
https://www.mushaf.id/surat/al-baqarah/255/
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Lafadz  ِمَاوَاخ  menjadi maf‟ul bih ditandai dengan kasrahالسَّ

karena berupa jama‟ muannas salim 

ب   .2  َّ لَْ ٠ئَُٛدُُٖ ؽِفْظُُٙ َٚ  

Dhomir ta‟ pada lafadz  ُوَلاَ يَئُوقُ هmenjadi maf‟ul bih yang berupa 

dhamir muttasil mudzakar ghaib yang dimabnikan dhomah dengan 

mahal nashab. 

 لَْ رأَخُْزُُٖ عِٕخَ    .3 

Dhamir ha‟ pada lafadz  ُلُ ه ُـ  menjadi maf‟ul bih yang berupaلاَ ذَأْ

dhomir muttasil mudzakar ghaib yang dimabnikan dhammah dengan 

mahal nashab. 

 
 F.  Teks Mengenai Maf’ul Bih 

ٗ أثَُٛ اٌمبَعُِ ُّ ً  اع َْ فٟ ثغَْذَاد سَع َ  رَ٘تَ  ,وَب .رَادَ ٠َٛ َٓ ٍْجغَُٗ عَجغَ ع١ِٕ َ٠ ًَّ وَبْ ٌَٗ ؽِزَاء  ظَ َٚ

ِٗ : "٠بَ اثبَ . فمبَي ٌَٗ أؽَذُ افَذِلبَئ ًَ َِّ ١ٌِغَزغَِ َ  ػَب ب َّّ ْٓ  اثَٛ اٌمبَعُِ اٌَِٝ ؽَ ِِ ُـ  اٌمبَعُِ، ١ٌَزهََ رزَخٍَََّ

ؼهَ، َِ ". فمَبي ٌَٗ اثَٛ اٌمبَعُِ : اٌؾَكُّ  بي  َِ ْٞ ؽِزَاء   ؽِزَائهَِ ٘زََا، فبَُٔذَ رُٚ ِْ  عَأؽَْزشَِ ا ثئرْ عَذ٠ِْذ 

ٚ ، َِ ب َّّ ٓ اٌؾَ ِِ ٌّبَّ خَشَطَ  َٚ ِٗ ؽِزَاء   . ٌجَظَِ ص١ِبَثَُٗاللَّ.  َّْ  اخََشَ عَذ٠ذ ا، سَأَٜ ثغَِبٔتِ ؽِزائِ َّٓ أَ فظَ

عُلَاِ  .ٚلذَْ عَبء فٟ رٌَهَ  فٍَجغٌََُُِٗٗ ، ؽْزشََاُٖ اٌشَّ ْٟ َِنَٝ إٌٝ ث١َزِٗ. ٚوبْ رٌَهَِ اٌؾِزَاءُ اٌمبَمِ ٚ

ٚ ، َِ َِ إٌٝ اٌؾَّب مَغَ ؽِزَاءَٖا١ٌَٛ َٚ  ِٗ ب خَشطَ ثؾََشَ ػَٓ ؽِزَائِ َّّ .فٍ َُّ َٚ ٠غَْزؾَِ  ًَ فٍََُ  ُٕ٘بنَ ٚدَخَ

َْ  . فمبي : لَْ ثذَُّ ٠غَِذُْٖ  ْْ ٠ىَُٛ َّٓ ٌجَظَِ ؽِزَائِٟ أَ ا فٍََُ ٠غَِذُٚا غ١َْشَ  لذَ رشََنَ ؽِزَاءَُٖ  ٌِ ْٛ فزََّؾُ َٚ  .

 ُِ ُٖ  ؽِزاءِ أثِٟ اٌمبَعِ ْٛ ْٟ اٌمبَعُِ،فؼََشَفُ ُٗ إٌٝ اٌج١َذِ أث َِ فَٛعَذُٚا اٌؾِزَاءَ  ، فأَسْعًَ اٌمبَمِٟ خَذَ

ْٕذَُٖ  مَشَثَُٗ رأَْ  ٌٍِمبَمِٟ ، فأَؽَْنَشُُٖٚ  .ػِ ؽَجغََُٗ ٌَُٗ،د٠ِج بَٚ َٚ أهٍَكََ  َٚ ُٗ ثؼَلَ اٌّبيِ  َِ غَشَّ َٚ ح   ذَّ ُِ

 عَشَاؽَُٗ
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Mufradaat/Kosa kata  

 menunggang :    سَوِجْذ    ·

 kuda :    اٌفشََطَ 

 saya menunggang kuda :  سَوِجْذُ اٌفشََطَ 

 duduk :   عٍَظََ     ·

ْٕجشَُ  ِّ  mimbar :   اٌ

ْٕجشَُ  ِّ  saya duduk di mimbar (panggung) :   عٍَغََذُ اٌ

 menulis :   وَزتََ     ·

ٌذَُ  َٛ ٌْ  anak :   ا

 pelajaran :   اٌذَّسْطَ 

ٌذَُ اٌذَّسْطَ  َٛ ٌْ  anak itu telah menulis pelajaran : وَزتََ ا

١ٌِْظُ     · ْٛ جُ ٌْ  polisi :   ا

 َٓ ١ْ َِ غْشِ ُّ ٌْ  penjahat :  ا

 menangkap :   ٠مَْجِلُ 

 َٓ ١ْ َِ غْشِ ُّ ٌْ ١ٌِْظ ا ْٛ ٌْجُ                          polisi sedang menangkap seorang :٠مَْجِل ا

penjahat 

اعَبدِ    · ٌْىُشَّ  buku catatan :  ا

غُ  َّ  mengumpulkan :   ٠غَْ

اعَبدِ  ٌْىُشَّ ةُ ا غُ اٌطُّلاَّ َّ   para siswa sedang mengumpulkan buku : ٠غَْ

    catatan 

١َّبسَادِ    ·  beberapa mobil :  اٌغَّ

 ًُ  mandi/mencuci :   ٠غَْغِ

١َّبسَادِ  ًُ ُ اٌغَّ  zaid sedang mencuci beberapa mobil :  ٠غَْغِ

·    ًَ   makan :   أوََ
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ٌْخُجْظَ   roti:   ا

ٌْخُجْظَ  ذ  ا َّّ ؾَ ُِ  ًَ  Muhammad telah makan roti : أوََ

 minum :    ؽَشِةَ    ·

 َٓ  susu :   اٌٍَّجْ

 َٓ ُُ اٌٍَّجْ َِ ش٠َْ  maryam telah minum susu : ؽَشِثذَْ 

 memukul :   مشةَ    ·

 anjing :   وٍجب  

ٟ  وٍجب    Ali memukul anjing :    مشةَ ػٍ

 F.  Pola-Pola Penempatan Maf’ul Bih 

 

ذُ  –يفعٕل بّ = قشََأَ   ًَّ ٌَ  -يُحَ انقشُْآ  1-فعم  -فبعم  -

َّٙ  –سَألَ    سَجُمٌ = -انَُّبِ  2-فعم  -  يفعٕل بّ -  فبعم  

سسٕلَ اّللِّ  –= سأنَثُ   يفعٕل بّ  -  فبعم( -  )فعم -3 

= أيََشْجكَُ   يفعٕل بّ( -  فبعم  -)فعم  -4 

لُالّلِ  -فبعم = أيََشََِٗ  ْٕ سَسُ  5- (فعم –يفعٕل بّ )-  

 6-     َعَْبذُُ  -فبعم( = اِٚبّكَ  )فعم   -يفعٕل بّ 

G. Macam-Macam Maf’ul Bih 
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1. Maf‟ul bih yang berupa isim mu‟rob 

Contoh: 

سَالَحَ  ق  الَنِّ  (Muhammad membaca surat) يَقْنَأُ مُؼَمَّ

ق  كِذَاتَيْنِ   (Muhammad membeli dua buah buku) اِشْذَنَى مُؼَمَّ

   -Orang-orang muslim memerangi orang) قَاذَلَ الْمُسْلِمُوْنَ الْكَافنِِيْنَ 
   orang kafir) 

2. Maf‟ul bih yang berupa isim mabni 

Contoh: 

 (Aku telah melihat kamu) نَأَيْذُكَ 

الِب   (Ustadz telah menasihati murid ini) نَصَػَ الأسُْذَالُ هَلَا الطَّ

 (Kami telah menyaksikan permainan itu) ?شَاهَقْنَا لَلكَِ اللَّعِبَ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://badaronline.com/dasar/bahasa-arab-dasar-20-isim-murob-dan-isim-mabni.html
http://badaronline.com/dasar/bahasa-arab-dasar-21-isim-mabni.html
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BAB VII 
 الإعناب والتناء

Al-I’rab wa al-Binaa 

 

1. I’rab dan Mu’rab 

I‟rab ialah perubahan baris akhir kalimah disebabkan oleh 

perbedaan „amil yang masuk, baik perubahan itu tampak pada lafazh 

atau hanya taqdir (kira-kira/ketentuan)-nya. 

 ٠ذ خبٌذا , ر٘جذ ِغ خبٌذ :ساعبءٔٝ خبٌذ

 عبءٔٝ ِقطفٝ, ر٘جذ ِغ ِقطفَٟ : ساثذ ِقطفٝ

Penjelasan:Perhatikan lafazh Khalid dan Mushthafa. Pertama, 

bacaan huruf akhirnya berubah-ubah,kedua tidak. Yang pertama 

contoh perubahan pada lafazh dan kedua contoh perubahan pada 

taqdir. Yang mengubah-ubah adalah „amil(yang mengamalkan) yang 

berada pada sebelumnya, yaitu 

jaa‟a, ra-aitu, dan ma‟a. 

I‟rab terbagi atas empat, yaitu: - اٌغضَ  - اٌشفغ -اٌخفل ,اٌغش  إٌقت  -

Rafa‟ dan nasab milik perserikatan isim dan fi‟il, sedang 

khafadh khusus untuk isim, dan jazem khusus untuk fi‟il.Isim tidak 

ada yang dijazemkan dan fi‟il tidak ada yang dikhafadhkan.Al-

mu‟rabat yaitu kalimah-kalimah yang menerima perubahan/i‟rab atau 

biasa disebut mu‟rab (jamaknya mu‟rabat).al-mu‟rabat itu terletak 

pada isim dan fi‟il, kalimah dan huruf tidak menerima, sebab 

semuanya mabni.Isim semula dan semuanya adalah mu‟rab, kecuali 

sebagian kecil.Adapun fi‟il semula dan semuanya mabni, kecuali 
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fi‟ilmudhari‟ yang tidak bertemu dengan nun taukiddan nun 

inatsnunjama‟ niswah). 

2. Bina’ dan Mabni 

Kebalikan dari pada i‟rab ialah bina‟, artinya tetap, yaitu 

tetapnya baris akhir pada suatu kalimah. Kalimah yang demikian 

namanya mabni kebalikan dari pada mu‟rab.Bina terbagi atas empat, 

yaitu: sukun, fatha, kasrah, dandhamma. Contoh:  

ُُ  ,لذٚاُ  -وُ, امشةْ  ,٠نشةْ  ,أِظ, ثٙبْ  - َٓ  ,ِٕزَّ  -ؽ١شُ  ,ػٍ َُ  ,امشث تأ٠َّٕ  ,ػٍ  س -

Artinya: 

Benar-benar/kadang-kadang, berapa, pukullah, mereka sedang 

memukul.Kadang-kadang/sering, di mana, ia mengetahui, pukullah. 

Kemarin, dengannya.Sejak, sekiranya, mereka mengetahui. 

Mabni jamaknya ialah mabniyat, yaitu kalimah-kalimah yang 

dimabnikan. Al-mabniyat itu terletak pada semua kalimah baik isim, 

fi‟il atau huruf dengan perincian sebagai berikut:Huruf sebagaimana 

telah dikatakan, semuanya mabni. Isim yang mabni merupakan 

cabang dari pada mu‟rab, yaitu sebagai berikut: isim dhamir, isim 

isyarah, isim maushul, isim fi‟il, isim istifham, isim syarat, isim shaut, 

dan sebagian zharaf. Contoh: 

Dia, kedua orang, mereka,ُ٘ ,ّ٘ب ,ٛ٘ 

Ini, ini,ٝرا, رٜ, رٖ, ر 

Yang, yang,.ٝاٌزٜ, اٌزٝ : ر,  

Diamlah, jauh, فٗ, ١٘ٙبد 

Siapa engkau?أٔذ ِٓ 

Barang siapa yang bersungguh-sungguh maka mendapat. وظقّمن

 ظق
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(suara haluan penggiring unta, dan qab suara tebasan pedang 

mengenai sasaran).,هلا : قب   

Sejak, sejak (kalau masuk pada zaman hadhir maka artinya ialah 

“pada”),  ْمل منل Isim menjadi mabni dikarenakan menyerupai huruf 

(syibih huruf), baik di dalam wadha‟nya, ma‟nawinya, niabahnya/ 

isti‟malinya atau iftiqarnya. Contoh: Engkau datang padaku ظئذنا 

Kapan, di sini مذى, هنا Jauh هيهاخ yang  اللى Penjelasan: Ta‟ dan nun 

dari pada ji‟tana adalah isim, yaitu isimdhamir. Keduanya dimabnikan 

karena menyerupai huruf di dalam wadha‟nya (diperletakannya). 

Huruf (kalimah huruf) diletakkan atas tiga huruf ke bawah. Mataa dan 

hunaa kedua-duanya adalah isim, isimistifham dan isimisyarah. 

Semuanya dimabnikan, karena menyerupai huruf dari segi 

maknanya.Mataa menyerupai hamzah istifham dalam bertanya dan 

menyerupai in dalam bersyarat.  

Hunaa dimabnikan karena ia mengandung arti isyarat yang 

sebenarnya diberi huruf tertentu tanda isyarat itu akan tetapi ia tidak, 

maka hunaa (dan semua isim isyarah itu) menyerupai huruf di dalam 

maknanya secara muqaddar.Haihata ialah isim, yaitu isimfi‟il, 

dimabnikan karena menyerupai huruf di dalam niyabahnya atau dari 

segi isti‟malnya.Haihata (isim fi‟il) bisa beramal tetapi tidak bisa 

diamali, begitupun huruf Alladzi adalah isim, yaitu isim mausul.Ia 

dimabnikan karena menyerupai huruf dari segi iftiqarnya, yaitu selalu 

membutuhkan pada kalimah lain yang menjadi shilah dan „aidnya, 

sebagaimana huruf selalu membutuhkan madkhulnya (yang 

dimasuki). Fi‟il yang mabni ialah fi‟il madhi dan fi‟il amr serta fi‟il 

mudhari‟ yang bertemu dengan nun taukid (tsaqilah atau khafifah) 

dan nun inats (nun jamak niswah). Fi‟il madhi adakalanya dimabnikan 

fathaa, adakalanya dhamma dan adakalanya sukun. Fi‟il amr 
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dimabnikan sesuai dengan jazemnya fi‟ilmudhari‟ (karena ia dari 

padanya), maka ada yang mabni sukun, mabni terbuangnya nun 

rafa‟, mabni terbuangnya hurufillat (mabni fathah dan sukun bagi 

yang kemasukan nuntaukid dan nun inats). Fi‟Il mudhari‟ yang 

bertemu dengan nun taukid mabni fathah dan dengan nun inats 

mabni sukun. Contoh: 

 اٌُ الِْشاٌّنبسع

 Dia telah ضنب Sungguh kami akan memukul  نضنتن Pukullah مىْبمشة

memukul اضنتا Kalian pukullah نضنتن ّْ  Sungguh kami akan memukul 

ضنبنْي Berdoalah/ajaklah أقع Mereka telah memukul ضنتوا  Mereka 

(perempuan) sedang memukul ضنتنا Kami telah memukul 

Pertanyaan: 

1. Jelaskan apa yang dimaksud dengan i‟rab! 

2. Sebutkan ada berapa macam-macam i‟rab! 

3. Apa nama kalimah yang menerima perubahan dari i‟rab? 

4. Jelaskan apa yang dimaksud dengan bina! 

5. Sebutkan macama-macam bina! 

6. Sebutkan isim-isim yang dimabnikan (al-mabniyat)!  

7. Sebutkan ada berapakah syibih itu! 

8. Mabni atau mu‟rabkah asal mula fi‟il, jelaskan! 

9. Mungkinkah fi‟il mudhari‟ itu mabni? Jelaskan! 

10. „Alamat  i‟rab atau tanda-tanda i‟rab dalam bahasa Arab ada 

empat sebagai berikut: 

1) a „Alamat i‟rab rafa‟ ada empat, yaitu: dhamma, wawu, alif, dan 

tetapnya nun. 
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2) „Alamat i‟rab nashab ada lima, yaitu: fatha, alif, kasrah, ya‟, 

dan terbuangnya nun. 

3) „Alamat i‟rab jar ada tiga, yaitu: kasrah, ya‟, dan fatha. 

4) „Alamat i‟rab jazem ada tiga, yaitu: sukun, terbuangnya huruf 

illat, dan terbuangnya nun.„Alamat pertama dari tiap-tiap i‟rab 

di atas, yaitu dhamma, fatha, kasrah, sukun namanya „alamat 

asli, selainnya dinamakan „alamat niyabah/na‟ibah (pengganti 

dari „alamat pertama). 

4. Tempat „alamat i‟rab  

a. Dhamma menjadi „al amat rafa‟, bertempat pada empat tempat: 

isim mufrad, jama‟ taksir, jama‟ muannats salim, dan fi‟il mudhari‟ 

yang shahih akhirnya. 

b. Waw u bertempat pada dua tempat: jama‟ mudzakkar salim, 

asma‟ul khamsah (asma‟us sittah). 

c. Alif bertempat pada satu tempat: isim tatsniyah. 

d. Nun (tetapnya nun) bertempat pada satu tempat: af ‟alul khamsah 

(amtsilatuts tsalatsah). Contoh: نشتوخ النوالألفالواوالضمحهما يكذتانهما ـالقاننهم

هو اتوكظالنهم   مسلماذَّهنُهو يكذبالمسلموهو ـالق Penjelasan:Yaktubu dan 

yaktubaani dalam contoh di atas dirafa‟kan oleh „amil ma‟nawi 

tajarrud, yaitu „amil yang tak tampak yang berada pada 

sebelumnya. Keduanya adalah fi‟ilmudhari‟ (af‟alul khamsah), 

selamanya dirafa‟kan selagi tidak kemasukkan „amil naashib atau 

jazim.Selain yaktubu dan yaktubaani, semuanya dirafa‟kan oleh 

lafadz sebelumnya yaitu mubtad a‟ yang menjadi „amilnya, karena 

semuanya itu adalah khabar. Untuk mengetahui kedudukan 

kalimah dari contoh di atas, maka perhatikan artinya:- Ia adalah 

Khalid- Mereka adalah laki-laki- Mereka adalah wanita-wanita 

muslim- Dia sedang menulis- Mereka adalah orang-orang 
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muslim- Ia dalah bapakmu- Kedua orang itu adalah Khalid- 

Keduanya sedang menulis 

a. Fatha menjadi „alamat nashab bertempat pada tiga tempat: 

isim mufrad, jama‟ taksir, dan fi‟il mudhari‟yang shahih 

akhir. Dengan kata lain, fatha bertempat pada kalimah-

kalimah yang dirafa‟kan dengan dhammakecuali jama‟ 

muannats salim. 

b. Alif bertempat pada satu tempat: asma‟ul khamsah. 

c. Kasrah bertempat pada satu tempat: jama‟; muannats 

salim. 

d. Ya‟ bertempat pada dua tempat: isim tatsniyah dan j ama‟ 

mudzakkar salim. 

e. Terbuangnya nun bertempat pada satu tempat: af ‟alul 

khamsah. Contoh:الفذؼح 

Penjelasan:Lafadz yaktuba dan yaktubaa dinashabkan oleh „ami l 

nashib lain. Selainnya, yaitu Khaali dan sampai dengan muslimiina 

dinasabkan oleh „amil berupa fi‟il yaitu ra‟a dari ra‟a i t u, semua itu 

menjadi maf ‟ulnya. 

a. Kasrah menjadi „alamat  jaratau khafadh bertempet pada 

tiga tempat: isim mufrad yamg munsharif, jama‟ taksir yang 

munsharif, dan jama‟ muannats salim. Dengan kata lain, 

kasrah bertempat pada isim-isim (bukan fi‟il) yang 

dirafa‟kan dengan dhamma. 

b. Ya‟ bertempat pada tiga tempat: isim tatsniyah, jama‟ 

mudzakkar salim, dan asma‟ul khamsah. 

c. Fatha bertempat pada satu tempat: isim ghairu munsharif 

(baik isim mufrad atau jama‟ taksir). Semua akhir dari 
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contoh tersebut dijarkan atau dikhafadhkan oleh ba‟ huruf 

jar yang menjadi „amilnya.  

d. Sukun menjadi „alamat jazem bertempat pada satu tempat: 

fi‟il mudhari‟ yang shahih akhir. 

e. Terbuangnya huruf illat bertempat pada satu tempat fi‟il 

mudhari‟ yang mu‟tal akhir (baik mu‟tal ya‟i, wawi, atau 

alif). 

f. Terbuangnya nun bertempat pada satu tempat: af ‟alul 

khamsah. Contoh: 

ٌُ٘ٛ ٠ىزجبٌُُ٘ٛ ٠ذػٌُْٙٛ ٠ىزتِ  اٌغىٛ ْ ٔخزف إٌٛ ٔخزف ؽشف اٌؼٍخ   ٌُ

 ٌُ ٠خؼ ٠شََ 

 Penjelasan: Lafadz yang terakhir dari tiap-tiap contoh di atas 

dijazamkan oleh lam, yaitu „amil jaazim. Definisi ta‟rif al-mawadhi‟ 

(kalimah-kalimah yang ditempati i‟rab) Definisi kalimah-kalimah yang 

ditempati „alamat i‟rab ialah sebagai berikut :الأسماءالـمسح ِّ نِا تهما ولامًا   َّ

الـمسح الإسم المفنق: ماليس مشني ولاملؼقًى ولامظموعَّ  ِّ  Isim mufrad ialah isim yang 

bukan atau selain isim tatsniyah, jama‟ mulhaq (yang disamakan 

dengannya) dan bukan yang termasuk asma‟ul khamsah. 

ِّ عن تناء مفنق نُ ظمع الذكسين: مايذغي  ّّ َّ Jama‟ taksir ialah jama‟ yang telah 

berubah dari shighat (bentuk) mufradnya.مزيقذينٍ وذاءٍ ب ِّ ظمع المؤنز  ألفَمعُ  

 Jama‟ muannats salim ialah jama‟ yang ditandai dengan alif السالم: ماض

dan ta‟ zaidah (tambahan).الفعل المضانع: ماكان فى أوله إؼقى  تع وهي أنيذنائق الأ

 Fi‟il mudhari‟ ialah fi‟il yang di awalnya terdapat salah satu huruf الز

zaidah (tambahan) empat yaitu alif, nun, ya‟, dan ta‟.  فى آـنه ٍ على أكشن من

نفصالهظمع الملكنالسالم: كل اسما اشنين تزياقجَّ قلٍ  مقق    Jama‟ mudzakkar salim ialah اٍنَّ
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tiap-tiap isim yang menunjukkan lebih dari dua disebabkan 

pembubuhan di akhirnya bisa ditakdirkan terpisah.,   الأسماء  ,ؼم   ,فو, لو  ـ أ

 Asma‟ul khamsah (isim yang jumlahnya ada lima) ialah الـمسح: وهي, أب

lafadz ab (bapak), akh (saudara), ham (paman), fuu (mulut), dan dzuu 

(yang empunya).  َّللذظنيق وعطف  فى آـنه وصالػٍ على اشنين تزياقج ِّ المشنى: كل اسم  

 Isim tatsniyah ialah tiap-tiap isim yang menunjukkan arti dua لمشله عليه

sebab tambahan di akhirnya, dan layak/bisa dipisah-pisah dan 

di‟athafkan satu sama lainnya. 

Lafadz  yad‟uu pertama marfu‟, dirafa‟kan oleh „amil 

ma‟nawi tajarrud („amil yang tak tampak), yang kedua manshub, 

dinasahabkan oleh „amil nashib („amil yang menashabkan 

fi‟ilmudhari‟) yaitu lan, dan yang ketiga majzum, dijazemkan oleh „amil 

jazim („amil yang menjazemkan fi‟il mudhari‟) yaitu lam. Wawu pada 

ya‟duu yang pertama tidak dibaca wu karena ia dimuqaddarakan ala 

dhammi, pada yang kedua dizhahirkan, dibaca wa, dan pada yang 

ketiga dibuang/ditiadakan.  

Begitupun pada contoh berikutnya, hanya yang perlu diingat 

bahwa lan yakhsyaa manshub dengan fatha muqaddar.Pertanyaan: 

1. I‟rab terbagi empat, sebutkan yang memiliki isim dan 

memiliki fi‟il! 

2. Ada berapa „alamat i‟rab? Sebutkan! 

3. Jelaskan „alamat i‟rab dari kalimat berikut: 

a.Jama‟muannats salim b. Isim ghairu munsharif c. Fi‟il 

mudhari‟ mu‟tal wawi; d. Af ‟alul khamsah 
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4. Apa yang dimaksud dengan asma‟ul khamsah? 

5. Sebutkan mulhaq jama‟ mudzakkar salim! 

6. Kila dan kilta adalah mulhaq bil mutsanna. Jelaskan 

bagaimana syarat-syarat agar alamat i‟rabnya sama 

dengan mulhaq bihnya! 

7. Apa yang dimaksud dengan i‟rab naqash bagi hanu? 

8. Apa yang dimaksud dengan shighat muntahal jumu‟? 

9. Bagaimanakah cara isim ghairu munsharif itu 

dimunsharifkan? 

10. Berikan contoh isim ghairu munsharif yang punya illat 

satu dan illat dua sehingga menyebabkan ghairu 

munsharif! 

11. Apa yang anda ketahui mengenai isim maqshur dan 

isim manqush? Berilah contoh! 

12. Bagaimana cara isim manqush itu dizhahirkan? 

13. Berikan contoh isim ghairu munsharif yang zaidah alif 

nun, wazan fi‟il dan „udul baik dari „alam maupun shifat! 

14. Sebutkan „alamat i‟rab yang asli dari tiap-tiap i‟rab itu! 

15. Berikan contoh isim ghairu munsharif yang munsharif 

disebabkan nakirah! 
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LAMPIRAN-LAMPIRAN 

 

Nama-Nama Warna 
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  Huruf As-Syamsiyah Dan Al-Qamariyah 
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Isim Muzakkar dan Muannas 
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Penyaki-Penyakit 
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Tashrif Al-Ishthilahy 
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Nama-Nama Bulan 
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Nama-Nama  Benda 
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ISTILAH JARINGAN INTERNET 

INDONESIA ARAB 

ilmu jaringan tubuh َِ٘غْزٌُُٛٛع١ِب ْٔغِغَخِ ) ُُ الأُ ٍْ  (ػِ

jaringan mata (retina)  ِٓ  ؽَجَى١َِّخُ اٌؼ١َ

jaringan ْٔغِغَخ (، ؽَجىََخ     َٔغ١ِظ  )ط أَ

jaringan kelenjar  ِجَبدُ اٌفِطْش٠َِّبد شَوَّ ُِ  

program2 internet ظُ الإٔزش١ِِٔذ ِِ  ثشََا

program browser internet  ِؼ
ظُ اٌزَّقَفُّ ِِ  ثشََا

jaringan sel  َخُ اٌخَب١ٌَِّخِ ؽَجَى  

jaringan sel  ِؽَجَىَخُ اٌخ١ٍََِّخ 

jaringan, network   ؽَجْىَخ 

perencanaan jaringan  ِجىَُبد  رَخْط١ِْوُ اٌؾُّ

jaringan otot   ٟ  عَِٙبص  ػَنٍَِ

jaringan reproduksi   ٟ  عَِٙبص  رَٕبَعٍُِ

jaringan saraf  ِؽَجَىَخُ الأػَْقَبة 

net pc (computer jaringan) ج١  ّْ ّٟ اٌىَ جَىِ ّٟ اٌؾَّ ٛرش اٌؾَّخْقِ  

jaringan komunikasi  َِؽَجْىَخ  الإرِّقَبلْد 

jaringan saraf dalam tulang 

punggung 

 إٌُّخَبعُ 

menjaring   جَىَخِ، أَٚلَغَ فِٝ ؽَشَن  افِْطَبدَ ثِبٌؾَّ
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https://qaamus.com/indonesia-arab/jaringan+mata+(retina)/1
https://qaamus.com/indonesia-arab/jaringan/1
https://qaamus.com/indonesia-arab/jaringan+kelenjar/1
https://qaamus.com/indonesia-arab/Program2+internet/1
https://qaamus.com/indonesia-arab/Program+browser+internet/1
https://qaamus.com/indonesia-arab/jaringan+sel/1
https://qaamus.com/indonesia-arab/jaringan+sel/1
https://qaamus.com/indonesia-arab/Jaringan,+Network/1
https://qaamus.com/indonesia-arab/+perencanaan+jaringan/1
https://qaamus.com/indonesia-arab/jaringan+otot/1
https://qaamus.com/indonesia-arab/jaringan+reproduksi/1
https://qaamus.com/indonesia-arab/jaringan+saraf/1
https://qaamus.com/indonesia-arab/Net+PC+(computer+jaringan)/1
https://qaamus.com/indonesia-arab/Jaringan+komunikasi/1
https://qaamus.com/indonesia-arab/jaringan+saraf+dalam+tulang+punggung/1
https://qaamus.com/indonesia-arab/jaringan+saraf+dalam+tulang+punggung/1
https://qaamus.com/indonesia-arab/menjaring/1
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INDONESIA ARAB 

jaringan lokal   ؾ١ٍََِّّخ َِ  ؽَجْىَخ  

jaringan otot ? otot   ِؽَجىََخُ اٌؼَنَلَاد 

https://qaamus.com/indonesia-arab/Jaringan+lokal/1
https://qaamus.com/indonesia-arab/jaringan+otot+?+otot+/1
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