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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN 

A. Transliterasi Arab-Latin 

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat 

dilihat pada halaman berikut: 

1. Konsonan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Huruf 
Arab 

Nama Huruf Latin Nama 

 ا

 

alif 

 

tidak dilambangkan 

 

tidak dilambangkan 

 ب 

 

ba 

 

b 

 

be 

 ت 

 

ta 

 

t 

 

te 

 ث 

 

s\a 

 

s\ 

 

es (dengan titik di atas) 

 ج 

 

jim 

 

j 

 

je 

 ح 

 

h}a 

 

h} 

 

ha (dengan titik di bawah) 

 خ 

 

kha 

 

kh 

 

ka dan ha 

 د 

 

dal 

 

d 

 

de 

 ذ 

 

z\al 

 

z\ 

 

zet (dengan titik di atas) 

 ر 

 

ra 

 

r 

 

er 

 ز 

 

zai 

 

z 

 

zet 

 س 

 

sin 

 

s 

 

es 

 ش 

 

syin 

 

sy 

 

es dan ye 

 ص 

 

s}ad 

 

s} 

 

es (dengan titik di bawah) 

 ض 

 

d}ad 

 

d} 

 

de (dengan titik di bawah) 

 ط 

 

t}a 

 

t} 

 

te (dengan titik di bawah) 

 ظ 

 

z}a 

 

z} 

 

zet (dengan titik di bawah) 

 ع 

 

‘ain 

 

‘ 

 

apostrof terbalik 

 

 

 غ

 

gain 

 

g 

 

ge 

 fa f ef ف 
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Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda 

apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (‟). 

2. Vokal 

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal 

atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. 

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, 

transliterasinya sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

Nama 

 

Huruf Latin 

 

Nama 

 

Tanda 

 
fath}ah 

 

a a  َا 
 

kasrah 

 

i i  ِا 
 d}ammah 

 

u u   ا 
 

 ك

 

kaf 

 

k ka 

 ل 

 

lam 

 

l 

 

el 

 م 

 

mim 

 

m 

 

em 

 ن 

 

nun 

 

n 

 

en 

 و 

 

wau 

 

w 

 

we 

 هـ 

 

ha 

 

h 

 

ha 

 ء 

 

hamzah ’ 

 

apostrof 

 ى 

 

ya 

 

y 

 

ye 

 

 ق

 

qaf 

 

q qi 
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Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat 

dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu: 

 

 

 

 Contoh: 

 kaifa : كَـيْـفََ 

 haula : هَـوَْلََ 

3. Maddah 

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, 

transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu: 

 

 

 

 

 

 

 Contoh: 

 ma>ta : مـاََتََ

 <rama : رَمَـى

Nama 

 

Huruf Latin 

 

Nama 

 

Tanda 

 
fath}ah  dan ya 

 

ai a dan i   َـى 

 fath}ah dan wau 

 

au a dan u 

 

 ـوَ  

 

Nama 

 

Harkat dan Huruf 

 

fath}ah dan alif 

atau ya 

 

ى | ... َ ا ... َ  

 

kasrah dan ya 

 

ىــ ِِ   

 

d}ammah dan 

wau 

 

وــُـ  

 

Huruf dan  

Tanda 

 a> 

i> 

u> 

Nama 

 

a dan garis di atas 

 

i dan garis di atas 

 

u dan garis di atas 
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 qi>la : قـِيْـلََ 

 yamu>tu :يـَمـوَُْتَُ

4. Ta marbu>t}ah 

Transliterasi untuk ta marbu>t}ah ada dua, yaitu: ta marbu>t}ah yang hidup 

atau mendapat harkat fath}ah, kasrah, dan d}ammah, transliterasinya adalah [t]. 

Sedangkan ta marbu>t}ah yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya 

adalah [h]. 

Kalau pada kata yang berakhir dengan ta marbu>t}ah diikuti oleh kata yang 

menggunakan kata sandang al- serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta 

marbu>t}ah itu ditransliterasikan dengan ha (h). 

Contoh: 

 raudhah al-athfa>l :رَوْضَـةَُالأَطْفَالَِ

 al-madi>nah al-fa>d}ilah :الَـْمَـدِيـْنـَةَُالَـْفـاَضِــلَةَُ

 al-hikmah : الَْـحِـكْـمَــةَُ

5. Syaddah (Tasydi>d) 

Syaddah atau tasydi>d yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan 

sebuah tanda tasydi>d (   ّ   ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan 

huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah. 

Contoh: 

 <rabbana : رَبـّـَناََ
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 <najjai>na : نـَجّـيَْــناََ

 al-h}aqq : الَــْحَـقَ 

 al-h}ajj : الَــْحَـجَ 

 nu“ima : نُـعّــِمََ

 aduwwun„ : عَـدُوَ 

Jika huruf ى ber-tasydid di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf kasrah 

 .maka ia ditransliterasi seperti huruf maddah (i>) ,(ـــــِىَّ)

Contoh: 

 Ali> (bukan „Aliyy atau „Aly)„ : عَـلـِىَ 

 Arabi> (bukan „Arabiyy atau „Araby)„ : عَـرَبــِىَ 

6. Kata Sandang 

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf  ال (alif 

lam ma„arifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti 

biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsiah maupun huruf qamariah. Kata 

sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang 

ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar 

(-). 

Contohnya: 

 al-syamsu (bukan asy-syamsu) :الَشّـمَْـسَُ

 al-zalzalah (az-zalzalah) : الَزَّلــْزَلــَةَُ
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 al-falsafah :الَــْفَـلْسـفَةَُ

 al-bila>du : الَــْبـــِلَادَُ

7. Hamzah 

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (‟) hanya berlaku bagi 

hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal 

kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif. 

Contohnya: 

 ta‟muru>na : تـأَمُـرُوْنََ

 ‟al-nau : الَــْنـّوَْءَُ

 syai‟un : شَـيْءٌَ

 umirtu : أمُِـرَْتَُ

8. Penulisan Kata Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia 

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau 

kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat 

yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia, atau 

sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara 

transliterasi di atas. Misalnya kata Al-Qur‟an (dari al-Qur‟a>n), Sunnah, khusus dan 

umum. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, 

maka mereka harus ditransliterasi secara utuh.  

Contoh: 
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Fi> Z{ila>l al-Qur‟a>n 

Al-Sunnah qabl al-tadwi>n 

Al-„Iba>ra>t bi „umu>m al-lafz} la> bi khus}u>s} al-sabab 

9. Lafz} al-Jala>lah (الله) 
Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jarr dan huruf lainnya atau 

berkedudukan sebagai mud}a>f ilaih (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf 

hamzah. 

Contoh: 

   billa>h     باَِِاللَِ  di>nulla>h     دِيـنَُْاللَِ

Adapun ta marbu>t}ah di akhir kata yang disandarkan kepada lafz} al-

jala>lah, ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh: 

 hum fi> rah}matilla>h    هُـمَْفَِْرَحـــْمَةَِاللَِ

10.  Huruf Kapital 

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (All Caps), dalam 

transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf 

kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf 

kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, 

bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata 

sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri 

tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka 

huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan yang 
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sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata 

sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan.  

Contoh: 

Wa ma> Muh}ammadun illa> rasu>l 

Inna awwala baitin wud}i„a linna>si lallaz\i> bi Bakkata muba>rakan 

Syahru Ramad}a>n al-laz\i> unzila fi>h al-Qur‟a>n 

Nas}i>r al-Di>n al-T{u>si> 

Abu>> Nas}r al-Fara>bi> 

Al-Gaza>li> 

Al-Munqiz\ min al-D}ala>l 

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibnu (anak dari) dan Abu> 

(bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus 

disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi, Contohnya: 

 

 

 

 

 

 

Abu> al-Wali>d Muh}ammad ibnu Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abu> 
al-Wali>d Muh}ammad (bukan: Rusyd, Abu> al-Wali>d Muh}ammad 
Ibnu) 

Nas}r H{a>mid Abu> Zai>d, ditulis menjadi: Abu> Zai>d, Nas}r H{a>mid (bukan: 
Zai>d, Nas}r H{ami>d Abu>) 
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Beberapa singkatan yang dibakukan adalah: 

swt. = subh}a>nahu> wa ta„a>la>  

saw. = shallalla>hu „alaihi wa sallam 

a.s. = „alaihi al-sala>m 

H = Hijrah 

M = Masehi 

SM = Sebelum Masehi 

l. = Lahir tahun (untuk orang yang masih hidup saja) 

w.  = Wafat tahun 

Q.S. …(…): 4 = Quran, Surah …, ayat 4 
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ABSTRAK 

Nama            : Abdul Muthalib 

NIM            : 80400217014 

Judul Tesis     : Peran Dr. (HC) H. Mustafa Muhammad Nuri, LAS Dalam  
Pembelajaran Bahasa Arab di Sulawesi Selatan 

Penelitian ini membahas tentang Peran Dr. (HC) H. Mustafa Muhammad 
Nuri, LAS Dalam Pembelajaran Bahasa Arab di Sulawesi Selatan dengan tujuan 
menganalisis pandangan para intektual dan murid-murid terhadap sosok Dr. (HC) H. 
Mustafa Muhammad Nuri, LAS dan menganalisis model pengajaran bahasa Arab Dr. 
(HC) H. Mustafa Muhammad Nuri, LAS dalam pembelajaran bahasa Arab di 
Sulawesi Selatan serta kontribusi Dr. (HC) H. Mustafa Muhammad Nuri, LAS dalam  
perkembangan pembelajaran bahasa Arab di Sulawesi Selatan.  

Jenis penelitian adalah kualitatif deskriptif berlokasi di Sulawesi Selatan. 
Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan historis,  sosiologi dan psikologi. 
Tehnik Pengumpulan data dengan wawancara dan dokumentasi. Selain itu penelitian 
ini juga menggunakan studi kepustakaan (library research) melalui data primer dan 
sekunder. Adapun tehnik analisis data secara mendalam dengan mereduksi data, 
penyajian data dan penarikan kesimpulan. 

Hasil penelitian menunjukan bahwa Dr. (HC) H. Mustafa Muhammad Nuri, 
LAS memiliki peran penting dalam perkembangan pembelajaran bahasa Arab di 
Sulawesi Selatan. Hal ini terbukti dengan kontribusinya sebagai Dekan Fakultas 
Adab dan Humaniora IAIN Alauddin Makassar (1968-1985) dan pada tahun (1990-
1997). Direktur sekaligus pengajar di Lembaga Bahasa, Penulis buku, membuat 
majalah dinding berbahasa Arab, membuka pembelajaran bahasa Arab di rumah, 
inisiator terbentuknya kerjasama antara IAIN Alauddin Makassar dengan Timur 
Tengah, Narasumber, Tenaga pendidik yang mendidik dan membina guru-guru dan 
dosen bahasa Arab, dan Pelopor metode eklektik. Model pengajaran Dr. (HC) H. 
Mustafa Muhammad Nuri, LAS adalah membuka pelajaran dengan  bacaan ayat al-
Qur‟an, penugasan setiap akhir petemuan, dalam pengajaran maharah al-Kitabah 
lebih menekankan pada materi pokok seperti: Mubtada‟ dan Khabar, Fi‟il, fa‟il dan 
Maf‟ulun bih, Idhafah, Sifah wal Maushuf serta fokus dalam penguasaan satu materi 
dalam jangka waktu lama.  

Implikasi penelitian adalah (1). Diharapkan dosen/guru bahasa Arab di 
Sulawesi Selatan mengajar dengan menggunakan model pengajaran dan buku-buku 
yang dikarang oleh Dr. (HC) H. Mustafa Muhammad Nuri, LAS kepada peserta didik 
dalam pembelajaran bahasa Arab. (2). Kepada penentu kebijakan dalam bidang 
pendidikan, penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam rangka 
meningkatkan mutu pendidikan bahasa Arab di Sulawesi Selatan. (3). Kepada peneliti 
selanjutnya, diharapkan dapat mengembangkan penelitian ini supaya mengetahui 
peran dan kontribusi Dr. (HC) H. Mustafa Muhammad Nuri, LAS dalam 
perkembangan pembelajaran bahasa Arab di Sulawesi Selatan. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A.  Latar Belakang Masalah 

Bahasa Arab sebagai salah satu bahasa mayor di dunia yang mempunyai 

banyak keistimewaan dan ciri khas tersendiri yang membedakannya dengan bahasa-

bahasa yang lain.
1
 Bahasa Arab sebagaimana bahasa-bahasa yang lainnya mempunyai 

asal usul sejarah dan perkembangan. Bahasa Arab pada awalnya berasal, tumbuh dan 

berkembang di Negara kawasan-kawasan timur tengah. 

Perkembangan selanjutnya menunjukan bahwa pengaruh bahasa Arab 

kelihatan semakin luas dalam pergaulan internasional, sehingga sejak tahun 1973 

bahasa Arab ini diakui secara resmi sebagai bahasa yang sah digunakan dalam 

lingkungan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).
2
 Bahasa Arab juga sudah dianggap 

sebagai bahasanya kaum muslimin, disebabakan dengan adanya al-Qur‟an dan hadis 

Nabi yang berfungsi sebagai sumber hukum yang paling utama dalam agama islam 

tertulis dalam bahasa Arab.  

Sebagai bahasa agama bagi kaum muslimin, bahasa Arab tidak bisa terlepas 

dari sejarah besar perkembangan peradaban umat islam. Maju dan berkembangnya 

peradaban islam sangat dipengaruhi oleh bahasa Arab itu sendiri, bahkan peradaban 

baratpun mampu berkembang dengan pesat lebih disebabkan karena mereka orang-

orang barat sangat memperhatikan bahasa Arab.   

                                                           

1Azhar Arsyad, Bahasa dan Metode Pengajarannya (Cet. III; Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 

2010), h. 1. 

2Chatibul Umam, Aspek-aspek Fundamental Dalam Bahasa Arab (Cet. I; Bandung: Ma‟rif, 

1980), h. 15.  
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 Bahasa Arab datang bersamaan dengan datangnya agama islam di Negara 

Indonesia, di mana bahasa Arab menjadi bahasa kitab suci agama islam yaitu al-

Qur‟an dan juga hadis Nabi. Perkembangan bahasa Arab semakin meningkat dan 

meluas seiring dengan semakin banyak dan meluasnya pemeluk agama Islam, hal ini 

sangat mendorong orang-orang non-Arab untuk mempelajari bahasa Arab guna untuk 

memahami ajaran agama Islam yang bersumber dari al-Qur‟an dan hadis yang 

keduanya itu tertulis dengan menggunakan bahasa Arab. Belajar bahasa Arab 

sesungguhnya dapat dikatakan sebagai momen untuk belajar agama, karena agama 

Islam disampaikan dalam bentuk bahasa Arab berarti secara tidak langsung belajar 

tentang agama Islam.
3
  

Bahasa Arab bukan saja sebagai alat komunikasi antara manusia yang satu 

dengan manusia yang lainnya, melainkan juga sebagai alat yang mempersatukan 

keluarga besar umat Islam di seluruh dunia, dan juga sebagai alat komunikasi seorang 

hamba dengan Allah swt yang terwujud dalam shalat dan do‟a-do‟a. 

Dalam al-Qur‟an ada banyak ayat-ayat yang menjelaskan bahwa al-Qur‟an itu 

diturunkan dengan menggunakan bahasa Arab, antara lain: 

- Dalam QS Yusuf/12: 2:  

َانَِّاانَْـزَلْنٰهَُقُـرْاٰناًَعَرَبيًِّاَلَّعَلَّكُمَْتَـعْقِلُوْنََ  
Terjemahannya:  

“Sesungguhnya kami menurunkannya berupa Qur‟an berbahasa Arab, agar kamu 

mengerti”.
4
 

                                                           

3Hasyim Haddade, Permainan Sebagai Media Pembelajaran Bahasa Arab Teori dan 

Aplikasinya (Makassar: Alauddin University Press, 2013), h. 4 

4Kementrian Agama, Al-Qur‟an Transliterasi Per Kata dan Terjemahan Per Kata (Jakarta: 

Cipta Bagus Segera, 2011), h. 235. 
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- Dalam QS al-Syura‟/26: 192-195. 

َالْعَالَمِيَنَ)391(َنزلََبِهَِالر وحَُالأمِيُنَ)391(َعَلَىَقـَلْبِكََ وَإِنَّهَُلتََنزيلَُرَبِّ
 لتَِكُونََمِنََالْمُنْذِريِنََ)391(َبلِِسَانٍَعَرَبٍَِّمُبِينَ)391(

Terjemahannya:        

“Dan sesungguhnya al-Qur‟an ini benar-benar diturunkan oleh Tuhan semesta 

alam, dia dibawa turun oleh ar-Ruh al-Amin (Jibril) ke dalam hatimu 

(Muhammad) agar kamu menjadi salah seorang di antara orang-orang yang 

memberi peringatan. Dengan bahasa Arab yang jelas”.
5
    

- Dalam QS al-Zukhruf/43: 3. 

(1َ)انَِّاَجَعَلْنٰهَُقُـرْاٰناًَعَرَبيًِّاَلَّعَلَّكُمَْتَـعْقِلُوْنََ       
Terjemahannya:  

“Sesungguhnya kami menjadikan al-Qur‟an berbahasa Arab agar kamu 

memahaminya”.
6
    

Di samping itu hadis Rasulullah Saw, yang terkumpul dalam kitab-kitab hadis 

semuanya ditulis dengan menggunakan bahasa Arab. oleh karena itu, untuk 

memahami dan mengamalkan kitab-kitab hadis Rasulullah Saw tersebut, harus 

mempelajari bahasa Arab. Sebagaimana yang dikatakan oleh al-„Alim Ibrahim yang 

dikutip oleh Ikram Sabaruddi dalam tesisnya yang berjudul  “Problematika 

Pembelajaran Bahasa Arab di  Madrasah Aliyah Negeri Bau-Bau”  sebagai berikut:  

“Bahasa Arab adalah bahasa orang-orang Arab dan bahasa orang Islam”.
7
  

                                                           

5Depertemen Agama RI, Al-Qur‟an dan Terjemahannya (Semarang: Toha Putra, 1989), h. 

578-588.  

6 Depertemen Agama RI, Al-Qur‟an dan Terjemahannya, h. 794. 
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Ketika agama Islam masuk ke sebuah wilayah, maka bahasa Arab sebagai 

bahasa kitab suci memberikan pengaruh yang sangat besar terhadap perkembangan 

perkembangan bahasa local di daerah yang telah dimasuki oleh agama Islam tersebut. 

Budaya memiliki posisi untuk beradaptasi dengan nilai-nilai yang dibawa oleh agama 

Islam tersebut. Dan juga bahasa sebagai mediumnya tentu ikut memberikan 

pengaruh. Bahasa Arab adalah salah satu bahasa dunia yang paling banyak dan kaya 

akan kosakatanya dan hidup terus mengalami pertumbuhan mengikuti perkembangan  

zaman. Adapun factor yang mendukung bertahannya bahasa Arab, anatara lain karena 

al-Qur‟an dan hadis Nabi saw., dan teks-teks Islam yang lainnya juga pada umumnya 

ditulis dengan menggunakan bahasa Arab. Pada mulanya bahasa Arab yang 

berkembang itu berasal dari asmilasi berbagai bahasa dari susku-suku yang pernah 

tinggal di jazirah Arab.
8
                         

Tentang bagaimana perjalanan bahasa Arab bisa sampai ke Negara Indonesia, 

menurut Syuhadak masuknya bahasa Arab ke Indonesia itu seiring dengan masuknya 

agama Islam pada abad ke VII tahun (611) M, melalui para pedagang yang berasal 

dari Arab dan Persia. setelah Fathu Makkah pada tanggal 20 Ramadhan tahun 8 H, 

bertepatan dengan tahun 720 M. Islam mulai tersebar kesegala penjuru jazirah Arab, 

pada tahun 9 H. Syibhu jazirah Arab ditaklukkan oleh Negara Islam yang berpusat di 

Madinah al-Munawwarah, yang menyebabkan banyak dari penduduk Syibhu Jazirah 

Arab berbondong-bondong memeluk agama Islam, mereka inilah yang menyebarkan 

agama Islam ke negeri-negeri Teluk Arab, seperti Bahrain dan ke bagian selatan 

jazirah Arab seperti Yaman dan Hadramaut. Setelah penduduk negeri teluk Arab dan 

                                                                                                                                                                       

7Ikram Sabaruddin, “Problematika Pembelajaran Bahasa Arab di  Madrasah Aliyah Negeri 

Bau-Bau” Tesis, Makassar: Fakultas Pascasarjana, Universitas Islam Negeri Alauddin, 2009, h. 44. 

8Ahmad Iskandari dkk, al-Wasith fi al-Adab al-Arabiy wa Tarikhiy (Mesir: Dar Ma‟rif), h. 11.   



5 
 

 

 

selatan jazirah Arab ini memeluk agama Islam, mereka mulai menyebarkan agama 

Islam dan berdagang ke Malaka, Cina. Mereka tersebar di berbagai pelabuhan-

pelabuhan yang di Asia Tenggara di antaranya pelabuhan-pelabuhan di pantai 

kepulauan Indonesia.
9
   

Bahasa Arab dan penyebaran agama islam di Indonesia merupakan dua bagian 

yang saling memiliki relevansi yang tidak bisa dipisahkan.  Sesuai dengan kebutuhan 

masyarakat umat islam Indonesia, materi yang diajarkan hanya terbatas pada doa-doa 

shalat dan surah-surah pendek al-Qur‟an yang lebih di kenal dengan istilah juz „amma 

yakni menekankan pada kemampuan membaca huruf-huruf yang terdapat dalam kitab 

suci al-Qur‟an (al-huruf al-hija‟iyah) yang dimulai dari penyebutan huruf dengan 

namanya satu persatu dari huruf alif (أ) sampai huruf ya (ي) sampai murid mampu 

menghafal nama-nama huruf-huruf tersebut secara terpisah atau secara satu persatu, 

kemudan setelah itu murid-murid diajarkan kata-kata yang teridiri dari dua huruf, 

kemudian kata-kaa yang terdiri dari tiga huruf dan seterusnya yang diberikan secara 

bertahap, pengajaran harakat, yang dimulai dengan menyebutkan huruf-huruf yang 

disertai dengan nama harakatnya. 

Seiring dengan berjalannya waktu, pembelajaran bahasa Arab verbalistik 

sebagaimana di atas tidaklah cukup, karena al-Qur‟an tidak hanya dibaca sebagai 

sarana ibadah saja akan tetapi juga digunakan sebagai pedoman hidup bagi umat 

islam yang biasanya dipahami maknanya dan diamalkan semua ajaran-ajaran yang 

ada di dalamnya. Maka dari itu mencullah pembelajaran bahasa Arab yang 

berkembang di berbagai pondok pesantren yang ada di Indonesia. Eksistensi pondok 

                                                           

9Syuhadak, Pengajaran Bahasa Arab Bagi Muslim Indonesia (Malang: UIN Malang Press, 

2006), h. 4.  



6 
 

 

 

pesantren tradisional juga mempunyai peran yang sangat penting dalam penyebaran 

bahasa Arab di Indonesia yaitu melalui forum pengajaran atau keilmuan islam. 

Metode pembelajaran yang digunakan adalah metode gramatika-tarjamah, 

meski pembelajaran bahasa Arab dalam lingkungan pondok pesantren tradisional 

sangat dominan dan sangat diakui kontribusinya dalam memberikan pemahaman 

umat Islam Indonesia terhadap ajaran agama yang mereka anut. Namun seiring 

dengan perkembangannya, bahasa Arab semakin mengepakkan sayap-sayapnya 

khususnya di pondok-pondok pesantren modern. Perkembangan bahasa Arab tersebut 

bisa dilihat dari ilmu tata bahasa Arab (nahwu dan sharaf) kemudian berkembang 

menjadi qira‟ah, insya‟, dan muhadatsah.    

Bahasa Arab sebagai bahasa al-Qur‟an as-Sunnah, turut tersebar bersama 

tersiarnya agama Islam di kepulauan Nusantara sejak abad ke-12, kemudian tumbuh 

dan berpengaruh bukan hanya pada aspek keagamaan, melainkan juga pada aspek 

kebahasaan dan kebudayaan. Penyebaran bahasa Arab dan pengaruhnya pada 

beberapa abad yang silam masih bisa ditelusuri melalui telaah naskah (filologi) pada 

peninggalan-peninggalan kerajaan yang bercorak Islam, misalnya di Sumatra: 

Samudra Pasai dan Aceh, di Jawa: Demak, Mataram dan Banten, di Maluku: Ternate 

dan Tidore, di Sulawesi: Gowa, Gorontalo, dan Buton, di Nusa Tenggara: Bima dan 

Sasak, di Kalimantan: Kutai, Banjarmasin, dan Sukadana. Yang terbanyak pada 

naskah Melayu, namun pada bahasa-bahasa etnis local pun pengaruh tersebut masih 

dapat ditemukan, misalnya yang berbahasa Jawa, Sunda, Banjar, Bugis-Makassar, 

Ternate, Buton, Bima dan lain-lain sebagainya.
10

 

                                                           

10Pidato Promosi Doktor Honoris Causa H. Mustafa Muhammad  Nuri Pelopor Metode 

Elektik Dalam Pengajaran Bahasa Arab di IAIN Alauddin, (Makassar: IAIN Alauddin, 11 November 

2004),  h. 3.   
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Penyebaran bahasa Arab pada awal abad ke 20, mulai meninggalkan pola 

tradisional dan memasuki era baru, dan terintegritas dengan pembaharuan pendidikan 

Islam. Dari pesantren ke madrasah bahkan ke sekolah. Ini pembaharuan selain 

kelembagaan, juga pada proses belajar mengajar, di antaranya: menerapkan system 

klasikal dengan konsekuensi adanya kurikulum dan silabi, penjenjangan, ujian-ujian 

dan pemberian ijazah. Setelah kemerdekaan Negara Republik Indonesia tahun 1945, 

perkembangan pesantren dan madrasah semakin pesat, dari jenjang ibtidayyah, 

tsanawiyyah, aliyah sampai jenjang perguruan tinggi baik negeri maupun swasta. 

Peranan bahasa Arab pada lembaga pendidikan Islam itu, selain memelihara 

eksistensi utamanya sebagai ilmu alat untuk memahami al-Qur‟an dan Hadis nabi 

SAW serta kitab klasik Islam lainnya, juga mengalami perkembangan yang pesat 

pada proses pembelajarannya, dengan mengadopsi pengajaran bahasa Asing 

kontemporer.
11

 

Sebagai bahasa klasik yang tetap hidup dan terpelihara, bahasa Arab juga 

mempunyai karakteristik yang spesifik khususnya pada morfologi dan semantiknya. 

Karakteristik itu sangat mudah dipelajari apabila kaidah-kaidah yang berkaitan 

dengannya bisa dipahami dan dikuasai dengan baik, tapi ada juga yang menjadi 

kendala bagi mereka yang tidak memahami seluk beluknya. Adapun karakteristik 

tersebut antara lain: al-Aswat (tata bunyi), al-Isytiqaaq (bentuk kata), al-Ma‟any 

(kandungan kata dan kandungan kalimat), at-Tar‟rib (pengaraban kata dari bahasa 

Asing), al-Lahjah (penuturan dan dialek), ar-Rasmu (cara penulisan), al-Adab 

(kesastraan). Di Nusantara, upaya-upaya untuk memahami dan mempelajari kaidah-

                                                           
11Pidato Promosi Doktor Honoris Causa H. Mustafa Muhammad  Nuri Pelopor Metode 

Elektik Dalam Pengajaran Bahasa Arab di IAIN Alauddin, (Makassar: IAIN Alauddin, 11 November 

2004),  h. 4.   
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kaidah masing-masing karakteristik bahasa Arab itu sudah berlangsung sejak awal 

penyebarannya. Fenomenanya antara lain dapat ditemukan melalui naskah 

keagamaan dan lembaga pendidikan pesantren seperti yang telah dikemukakan 

sebelumnya. 

Dalam kesastraan klasik, khususnya Melayu dan Jawa ada beberapa hikayat 

maupun hasil penelitian, baik dari segi bahasa, isi dan temanya dipengaruhi oleh 

bahasa Arab. Misalnya Hikayat Nabi-nabi, Hikayat Amir Hamzah, Hikayat Bayan 

Budiman, Syair Perahu, mantera-mantera dan doa. Adapun dalam kesenian, terlihat 

pengaruhnya pada seni kaligrafi yang menghiasi masjid-masjid dan maqam-maqam, 

berupa potongan ayat al-Qur‟an dan potongan Hadis. Adapun pada seni suara, 

bermacam-macam lirik dan syair-syair kasidah tradisional berasal dari bahasa Arab. 

Pengaruh bahasa Arab pada sastra Melayu di Nusantara mulai kurang pada 

awal abad ke-20. Sementara sastra Indonesia modern tumbuh dan berkembang sangat 

pesat setelah berkulturasi dengan sastra Barat. Namun demikian, meski lemah, 

tampak juga adanya pengaruh itu pada sejumlah karya sastra Balai Pustaka dan 

Pujangga Baru, khususnya pada karya sastra mereka yang berjudul tentang agama. 

Mesekipun pengaruh bahasa Arab di Indonesia setelah Indonesia merdeka 

tidak sepesat sebelumnya, baik dari segi bahasa, sastra maupun kebudayaan, akan 

tetapi sebagai bahasa agama pengaruhnya tidak pernah pudar, melainkan 

perkembangannya semakin pesat sesuai dengan pencapaian hasil di bidang 

pembangunan agama. Hal ini sangat terlihat pada semakin meluasnya penghayatan 

umat Islam akan peranan bahasa Arab sebagai bahasa al-Qur‟an. Sejumlah ibadah 

yang berkaitan dengan rukun Islam lebih sempurna pengamalannya bila 

menggunakan bahasa Arab. Penggunaan salam, hamdalah, dan kalimah tayyibah 
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lainnya makin melekat dalam kehidupan keluarga di tengah-tengah masyarakat yang 

berbeda. Peran ini makin penting setelah pendidikan agama tertulis dalam konstitusi 

(UU Sistem Pendidikan Nasional No. 2 tahun 1989 yang diubah dengan UU No. 20 

tahun 2003) di mana bahasa Arab termasuk salah satu komponen materialnya. Di 

samping itu ada beberapa kegiatan dakwah Islamiyyah yang langsung ataupun tidak 

memnutuhkan bahasa Arab, seperti: pengajian, majelis taklim, musabaqah tilawah al-

Qur‟an, lomba kaligrafi dan lain-lain sebagainya.  

Indonesia sebagai Negara yang mayoritas penduduknya adalah beragama 

Islam juga melakukan berbagai macam usaha agar bahasa Arab tetap terus dipelajari, 

tampaknya orientasi pembelajaran bahasa Arab pada era sekarang mengalami begitu 

banyak perubahan, kemajuan dan perkembangan. Hal ini terbukti dengan adanya 

pembelajaran bahasa Arab di Indonesia yang dimulai dari pendidikan anak usia dini 

(PAUD), TK, SD, SMP/MTS, SMA/MA sampai pada perguruan tinggi. Dengan 

adanya pembelajaran bahasa Arab di sekolah-sekolah, perguruan tinggi, dan lembaga-

lembaga pendidikan Islam yang lainnya menunjukan keseriusan untuk memajukan 

system dan mutunya.  Saat ini orientasi pembelajaran bahasa Arab bukan hanya untuk 

memahami teks agama akan tetapi juga memiliki tujuan lain yaitu salah satunya 

adalah tujuan akademi, orientasi ini cenderung memposisikan bahasa Arab sebagai 

disiplin ilmu atau obyek studi yang harus dikuasai sebagai disiplin.
12

 

 Banyak dari masyarakat Indonesia yang pergi ke Mekkah dan Madinah untuk 

menuntut ilmu terkhusus dalam ilmu agama kepada ulama-ulama yang ada di 

Mekkah dan Madinah. Banyak di antara mereka yang menetap di sana sampai 

                                                           

12Acep Hermawan, Metodologi Pembelajaran Bahasa Arab (Bandung: PT Remaja 

Rosdakarya 2014), h. 89.  
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puluhan tahun lamanya demi untuk mendalami ilmu agama. Beberapa orang dari 

mereka ada yang menjadi pengajar bahkan ada yang menjadi ulama di Mekkah, dan 

beberapa orang dari mereka ada yang kembali ke Indonesia khususnya tanah 

kelahiran mereka tujuannya tidak lain melainkan untuk mendakwahkan dan 

menyampaikan ilmu yang telah mereka dapat kepada umat Islam yang ada di tempat 

mereka masing-masing. Tidak sedikit dari mereka yang kembali ke tanah kelahiran 

mereka menjadi ulama besar dan terkenal baik di tanah air maupun internasional. 

Mereka-Mereka yang pergi ke Mekkah dan Madinah untuk menuntut ilmu dan 

mendalami ilmu agama tersebut berasal dari  berbagai daerah, ada yang dari Jawa, 

Kalimantan, Sumatra, Banten dan termasuk juga daerah Sulawesi. Sulawesi 

merupakan salah satu pulau yang banyak melahirkan dan mencetak banyak ulama-

ulama besar dan terkenal khususnya di Sulawesi Selatan. 

Setelah agama Islam menjadi agama yang resmi di Sulawesi Selatan 

(SULSEL) yang dibawa oleh orang-orang melayu, maka kebiasaan menulis mulai 

tumbuh dan berkembang dengan penulisan naskah-naskah di daerah tersebut, baik 

penulisan tersebut dalam bentuk bahasa Arab maupun penulisan dalam bentuk bahasa 

bugis. Kedatangan orang-orang melayu yang membawa kebiasaan menulis dengan 

menggunakan aksara Arab-melayu tidak berarti menghilangkan peranan bahasa bugis 

yang digunakan sebagai bahasa untuk tulis menulis bahkan bahasa bugis tetap eksis. 

Sebagaimana yang dikemukakan oleh Anthony Reid bahwasannya bahasa-bahasa 

daerah yang ada di wilayah Indonesia lainnya sering sekali menulis dengan 

menggunakan bahasa Arab untuk keperluan tujuan keagamaan, akan tetapi untuk di 
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Jawa dan Sulawesi Selatan system tulis menulis pra-Islam terlalu cepat untuk 

dihilangkan atau disingkirkan oleh bangsa Arab.
13

 

Dalam perkembangan sejarah dan kehidupan social pasti ada seseorang atau 

beberapa orang yang memiliki peran penting, dominan, menonjol dan mempunyai 

pengaruh yang besar. Mereka-mereka inilah yang kemudian hari akan menjadi tokoh 

besar, tokoh sentral atau pemimpin yang kharismatik yang jejak ketokohannya akan 

mewarnai rekaman sejarah kehidupan manusia. Sebagaimana mereka dipuja sebagai 

idola atau favorit dan sebagian yang lainnya menjadi tokoh yang controversial, 

bahkan ada juga yang ditulis sebagai tokoh tiranik yang dikenang dengan penuh 

kebencian. Karena kehadiran mereka dalam lintasan sejarah dan jejak warisan 

ketokohan mereka yang masih bisa ditemui, banyak orang yang kemudian berusaha 

untuk mengabadikan ketokohan mereka baik dalam bentuk lisan seperti cerita rakyat, 

tulisan, ataupun dokumen dalam bentuk visual seperti gambar, foto, patung atau 

audiovisual seperti video, film. Para akademisi terutama dari kalangan sejarawan 

tidak mau ketinggalan juga, mereka meneliti, mengkaji kehidupan dan ketokohan 

serta karya-karya fenomenal mereka dalam bentuk riset ilmiah. 

Upaya untuk mengungkapkan ketokohan seseorang akan melahirkan beberapa 

tulisan terkait tokoh tersebut, baik dari kalangan sejarawan, sastrawan, budayawan, 

agamawan, dan bahkan orang awam sekalipun. Masing-masing di antara mereka 

menulis sesuai dengan kecenderungan dan latar belakang keilmuan dan keahlian 

mereka masing-masing. Oleh karena itu, kita banyak mendapati berbagai macam 

tulisan baik dalam bentuk hikayat, manaqib, memoir, otobiografi, biografi, novel 

                                                           

13Anthony Reid, Shoutes Asia in the Age of Cammerce 1640-1680, terj. Muchtar Pabottingi, 

Asia Tenggara dalam Kurun Niaga 1450-1680 (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1992), h. 263.  
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biografi, phrosopography dan lain-lain sebagainya yang telah dihasilkan oleh peminat 

studi atau kajian tokoh. Di kalangan perguruan tinggi, para ilmuan atau akademisi 

juga tudak mau ketinggalan. Sesuai dengan latar belakang mereka, para akademisi 

meneliti dan mengkaji tokoh tersebut secara ilmiah melalui riset intensif dan 

objektif.
14

 

  Studi tokoh atau kajian tokoh, biasa juga disebut dengan penelitian tokoh 

yang merupakan salah satu jenis penelitian kualitatif yang biasa digunakan dalam 

penyelesaian tugas akhir studi, baik itu skripsi, tesis maupun disertasi.
15

 Hakikat dari 

pada kajian tokoh atau studi tokoh itu sendiri adalah untuk mengkaji atau meneliti 

secara mendalam, sistematis, kritis tentang sejarah tokoh, pemikiran, ide atau gagasan 

orisinal, kontribusi, karya-karya fenomenal, serta konteks sosio-historis yang 

meleputi sang tokoh yang diteliti atau dikaji.
16

 

Secara umum, tujuan dari pada kajian tokoh atau studi tokoh adalah untuk 

memperoleh suatu pemahaman yang berkaitan dengan ketokohan seorang individu 

dalam suatu komunitas tertentu, melalui pandangan-pandangan yang mencerminkan 

pandangan masyarakat dalam komunitas tokoh tersebut. Adapun tujuan lain dari pada 

kajian atau studi tokoh adalah untuk memperdalam pemahaman kita terhadap suatu 

komunitas di mana tokoh-tokoh tersebut menjalani kehidupannya. Dan yang tidak 

kalah penting lagi, melalui pengakuan yang berupa sejarah hidup tokoh tersebut, 

                                                           

14Rahmadi, al-Banjari “Jurnal Ilmiah Ilmu-Ilmu Keislaman”, Vol. 18. No. 2,  (2014); h. 274-

275.  

15Arief Furchan dan Agus Maimun, Study Tokoh: Metode Penelitian Mengenai Tokoh 

(Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005), h. 1.  

16Abdul Mustaqim,  “Jurnal Studi Ilmu-Ilmu al-Qur‟an dan Hadis”, Vol. 15. No. 2, (2014); h. 

264.  
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sesorang individu akan mendapatkan banyak motivasi, insipirasi, aspirasi, dan 

ambisinya tentang kehidupan dalam masyarakat. 

Sulawesi Selatan merupakan salah satu propinsi yang berada di Indonesia 

bagian timur yang mayoritas penduduknya beragama Islam. Sulawesi Selatan juga 

memilki dan banyak melahirkan ulama-ulama yang terkenal, banyak di antara mereka 

(ulama) tersebut pergi ke Mekkah al-Mukarramah dan Madinah al-Munawwarah 

untuk menuntut ilmu atau belajar mendalami ilmu agama baik yang berkaitan dengan 

al-Qur‟an, hadis, fiqih, aqidah dan lain-lain maupun yang berkaitan dengan bahasa 

Arab, seperti: ilmu nahwu dan shorof, balaghah, mantiq, dan ilmu-ilmu lainnya yang 

berkaitan dengan bahasa Arab. Salah satu ulama besar yang pernah belajar di Makkah 

yang berasal dari  Sulawesi selatan adalah AG, KH. Muhammad As‟ad. Beliau 

merupakan salah seorang di antara sekian banyak ulama yang telah mendapatkan 

pengakuan secara luas, khsusnya di daerah kelahirannya yaitu kabupaten Wajo. Di 

daerah Wajo itulah beliau memulai karirnya, sejak kepulangannya dari kota Mekkah, 

untuk mengabdikan dirinya bagi bangsa, Negara dan agama sekaligus mengamalkan 

ilmu yang telah diperolehnya dalam berbagai bidang ilmu agama dari kota Mekkah 

dan Madinah.
17

 Dengan berbekal ilmu-ilmu tersebut, H. M. As‟ad dengan rasa penuh 

ikhlas beliau sampaikan dan ajarkan kepada seluruh umat Islam khususnya umat 

Islam yang ada di daerah tempat beliau dilahirkan.
18

 Beliau inilah yang menjadi cikal 

bakal lahirnya pesantren dan ulama di Sulawesi Selatan.  

                                                           

17M. Sabit, “Gerakan Dakwah H. Muhammad As‟ad al-Bugisi”, Disertasi (Makassar: PPs 

UIN Alauddin, 2012), h. 6.  

18M. Sabit, “Gerakan Dakwah H. Muhammad As‟ad al-Bugisi”, Disertasi (Makassar: PPs 

UIN Alauddin, 2012), h. 7. 



14 
 

 

 

Dengan adanya pondok pesantren yang didirikan oleh AG, KH.Muhammad  

As‟ad dan beberapa muridnya di Sulawesi Selatan, menjadikan bahasa Arab  menjadi 

bahasa yang cukup dikenal dan diminati oleh masyarakat Sulawesi Selatan terkhusu 

santri-santri yang belajar di pondok pesantren yang beliau dirikan tersebut. 

Kecintaan mereka terhadap bahasa Arab dibuktikan dengan mereka 

melanjutkan studinya ke jenjang perguruan tinggi atau sarjana dengan memilih prodi 

atau jurusan bahasa Arab, baik pendidikan bahasa Arab maupun bahasa dan Sastra 

Arab. Di Sulawesi Selatan terdapat salah satu perguruan tinggi Islam negeri yang 

memiliki prodi bahasa Arab Adalah IAIN Alauddin Makassar yang sekarang telah 

berubah status menjadi UIN ALauddin Makassar. 

Di Sulawesi Selatan terdapat salah satu kampus atau perguruan tinggi yang 

sangat terkenal, kampus tersebut menduduki peringkat ke dua terbaik se Sulawesi 

Selatan, dan juga merupakan kampus yang sangat terkenal dengan sebutan kampus 

peradaban dan kampus hijau itulah Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar atau 

disingkat menjadi UIN Alauddin Makassar. Di dalan kampus UIN Alauddin 

Makassar tersebut, ada beberapa dosen yang pakar dalam ilmu bahasa Arab, 

pengetahuannya tentang ilmu bahasa Arab sudah tidak diragukan lagi. Salah seorang 

dosen atau sosok  yang cukup terkenal keahliannya dalam bidang bahasa Arab, dia 

adalah Dr. (HC) H. Mustafa Muhammad Nuri, LAS, beliau digelari oleh para 

muridnya dengan sebutan gurunya para guru. Dr. (HC) H. Mustafa Muhammad Nuri, 

LAS dilahirkan di desa Roppang kecamatan Roppang kabupaten Sumbawa propinsi 

Nusa Tenggara Barat (NTB). Dr. (HC) H. Mustafa Muhammad Nuri, LAS adalah 

sosok pendidik yang menghabiskan seluruh umurnya dengan mengabdi pada dunia 

pendidikan, baik formal seperti di kampus dan pesantren, maupun non formal seperti 
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membuka kajian kitab di beberapa tempat seperti di Mesjid Telkom Makassar, Mesjid 

Raya ketika membina pengkaderan Ulama dan di rumahnya sendiri yang 

dilaksanakan dua kali seminggu yaitu hari selasa dan kamis. Hari selasa Dr. (HC) H. 

Mustafa Muhammad Nuri, LAS mengajarkan Bahasa Arab, sedangkan pada hari 

Kamis, Dr. (HC) H. Mustafa Muhammad Nuri, LAS membaca buku tasawuf yang 

berjudul al-Hikam karya ibnu Ataillah al-Sakandary. 

Dr. (HC) H. Mustafa Muhammad Nuri, LAS menempuh pendidikannya atau 

menuntut ilmu selama puluhan tahun di Timur Tengah yaitu di Mekkah dan negeri 

piramid (Qairo Mesir). Ketika berada di Mesir pada tahun 1957, Dr. (HC) H. Mustafa 

Muhammad Nuri, LAS melanjutkan studinya pada dua fakultas sekaligus yaitu di 

Universitas Qairo pada fakultas Adab dan memperoleh ijazah LC pada tahun 1961, 

serta pada fakultas Ushuluddin Universitas al-Azhar dan memperoleh ijazah LC pada 

tahun 1963. Dr. (HC) H. Mustafa Muhammad Nuri, LAS, juga melanjutkan studinya 

ke program magister pada jurusan Filsafat di Fakultas Ushuluddin Universitas al-

Azhar, dan juga program magister pada Ma‟had Duwalul Arabiyah.
19

 

Pada semua program yang Dr. (HC) H. Mustafa Muhammad Nuri, LAS ikuti, 

memiliki bidang studi bahasa Arab dalam mata kulian Nahwu dan Sharaf, dengan 

menggunakan pendekatan an-Nazariyah al-Furu‟iyyah dan system tahunan dan ujian 

sampai lulus dalam beberapa gelombang. 

Setelah selesai kuliah di Mesir, Dr. (HC) H. Mustafa Muhammad Nuri, LAS 

diterima berkerja di Kedutaan Besar Indonesi di Mesir. Setelah berkerja di kedutaan 

beberapa lama, Dr. (HC) H. Mustafa Muhammad Nuri, LAS diminta oleh pihak 

                                                           

19Pidato Promosi Doktor Honoris Causa H. Mustafa Muhammad  Nuri Pelopor Metode 

Elektik Dalam Pengajaran Bahasa Arab di IAIN Alauddin, (Makassar: IAIN Alauddin, 11 November 

2004),  h. 12.   
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Kementerian Agama Republik Indonesia untuk kembali ke tanah air Indonesia karena 

IAIN Alauddin yang dibawah naungan Kementerian Agama ingin membuka jurusan 

Bahasa dan Sastra Arab. Dengan hadirnya Dr. (HC) H. Mustafa Muhammad Nuri, 

LAS di IAIN Alauddin yang sekarang beralih menjadi UIN Alauddin Makassar, 

memberikan kontribusi yang sangat signifikan dalam perkembangan keilmuan 

terutama yang berkaitan dengan hal bahasa Arab dan keagamaan, karena Dr. (HC) H. 

Mustafa Muhammad Nuri, LAS tidak hanya saja mengajar pada jurusan Bahasa dan 

sastra Arab tetapi juga ngajar pada jurusan-jurusan lainnya terutama yang 

bersentuhan langsung dengan kajian-kajian kitab seperti jurusan Tafsir Hadis, Syariah 

dan lain-lain. 

 Dr. (HC) H. Mustafa Muhammad Nuri, LAS dikenal sebagai dosen yang 

sangat disiplin dan tekun dalam hal mengajar, ketika dia menjabat sebagai Dekan 

Fakultas Adab IAIN Alauddin Makassar, dia sering masuk mengajar di kelas yang 

dosennya tidak sempat hadir pada jam tersebut. Disamping itu juga, di ruangannya 

dia melayani mahasiswa yang ingin bertanya terkait pembelajaran Bahasa Arab yang 

mereka belum memahaminya, sehingga pada waktu itu, jarang ditemukan mahasiswa 

jurusan Bahasa dan Sastra Arab yang tidak menguasai kaidah Bahasa Arab. 

Dr. (HC) H. Mustafa Muhammad Nuri, LAS adalah sosok yang sangat berjasa 

dan pengabdiannya sangat luar biasa terhadap pertumbuhan dan perkembangan 

pembalajaran bahasa Arab di Sulawesi Selatan, khususnya di UIN Alauddin 

Makassar dan pada Perguruan Tinggi Agama Islam Negeri dan Swasta umumnya.  

Dr. (HC) H. Mustafa Muhammad Nuri, LAS adalah sosok pengajar/dosen 

yang selalu memberikan dan meletakan motivasi belajar bahasa Arab dalam 

korelasinya atau keterkaitannya dengan penyebaran Agama Islam di Kepulauan 
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Nusantara dan penyebaran bahasa Arab, serta pengaruhnya terhadap bahasa Melayu 

yang menjadikannya sebagai bahasa persatuan bangsa Indonesia. Bahasa Arab 

bukanlah semata-mata bahasa al-Qur‟an dan bahasa ilmu-ilmu keagamaan saja, 

melainkan juga menjadi bahasa yang fungsional dalam kehiduan masyarakat, baik 

dalam hal ibadah shalat, dan dalam kegiatan dakwah, pengajian, dan kegiatan-

kegiatan yang bernuansa agama lainnya. 

 Dr. (HC) H. Mustafa Muhammad Nuri, LAS merupakan sosok 

pengajar/dosen yang menjawab pandangan sebagian orang yang mengatakan bahwa 

bahasa Arab itu merupakan bahasa yang sangat sulit atau sukar untuk dipelajari dan 

membutuhkan waktu yang sangat lama, Dr. (HC) H. Mustafa Muhammad Nuri, LAS 

dengan memberikan sejumlah bukti akan mudahnya mempelajari bahasa Arab dan 

dalam tempo waktu yang tidak terlalu lama, melalui program pengajaran bahasa Arab 

yang dilaksanakan pada Lembaga Bahasa IAIN Alauddin Makassar dengan 

sistematika tertentu. 

Dr. (HC) H. Mustafa Muhammad Nuri, LAS merupakan sosok yang menjadi 

pelopor pengaplikasian metode  modern dalam pengajaran bahasa Arab dengan 

mengadopsi metode-metode pengajaran bahasa Asing, khususnya penerapan metode 

elektik dengan pendekatan all in one system. Dr. (HC) H. Mustafa Muhammad Nuri, 

LAS adalah sosok yang banyak menghasilkan karya tulis, salah satu karya tulis beliau 

yang paling terkenal adalah al-Arabiyah al-Muyassarah (terbit sejak 1975). 

Diterbitkan dalam bentuk stensil, semata-mata bertujuan untuk memenuhi kebutuhan 

para mahasiswa dan perkembangan kurikulum bahasa Arab di Perguruan Tinggi 

Agama. Dan telah direvisi dalam tiga versi yang disesuaikan dengan posisi bidang 
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studi bahasa Arab dalam setiap perubahan kurikulum yang berlaku di lingkup IAIN 

Alauddin Makassar. 

 Dr. (HC) H. Mustafa Muhammad Nuri, LAS adalah orang yang menemukan 

pola pelatihan dan sistematikanya dengan metode elektik dalam pengajaran bahasa 

Arab bagi para mahasiswa Perguruan Tinggi Agama Islam, yang dapat 

mempermudah proses belajar-mengajar dan dapat memperpendek jangka waktu atau 

program belajarnya. 

Atas jasa-jasa dan pengabdiannya seperti yang disebutkan di atas, IAIN 

Alauddin Makassar yang sekarang sudah beralih status menjadi UIN memberikan 

gelar kehormatan  Doctor Honoris Causa kepada Dr. (HC) H. Mustafa Muhammad 

Nuri, LAS, karena dipandang luar biasa berjasa dalam pengembangan pengajaran 

bahasa Arab di Sulawesi Selatan khususnya di lingkup IAIN/UIN Alauddin 

Makassar, dari pola lama ke pola yang baru, melalui pengamplikasian pendekatan 

Nazariyah al-Wihdah dengan menggunakan metode elektik.   

Apa yang dirintis oleh Dr. (HC) H. Mustafa Muhammad Nuri, LAS telah 

tumbuh dan berkembang, setidaknya ada beberapa murid dari Dr. (HC) H. Mustafa 

Muhammad Nuri, LAS yang mengembangkan upaya pengembangan metode 

pengajaran bahasa Arab itu. Di antara murid Dr. (HC) H. Mustafa Muhammad Nuri, 

LAS yang mengembangkan metode pengajaran bahasa Arab tersebut adalah Prof. Dr. 

H. Ahmad Thib Raya, M.A, dengan judul karyanya “Pangkal Penguasaan Bahasa 

Arab”, dan Prof. Dr. H. Azhar Arsyad, M.A, pencetusan Metode Ta‟sisiyah dalam 

pengajaran bahasa Arab dan menyusun beberapa buku yang didasarkan atas metode 

tersebut. 
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Kemudian Program Intensifikasi Pencerahan Kampus Islami (PIKI) yang 

dimulai sejak tahun 2003 merupakan program yang dirancang untuk memberikan 

kemudahan kepada para mahasiswa semester I dan II belajar bahasa Arab, dapat 

dianggap sebagai kesenambungan dari metodologi yang dirintis oleh Dr. (HC) H. 

Mustafa Muhammad Nuri, LAS. Bila dosen atau pengajar bahasa Arab 

memanfaatkan dengan baik metode elektik berdasatkan buku al-Arabiyah al-

Muyassarah yang ditulis oleh Dr. (HC) H. Mustafa Muhammad Nuri, LAS dan para 

mahasiswa belajar sesuai dengan prinsif metode ta‟sisiyah berdasarkan buku yang 

ditulis oleh Prof. Dr. H. Azhar Arsyad, M.A, maka target dan tujuan instruksional 

bisa dicapai, bahasa Arab akan mudah dipelajari dalam kurung waktu kurang lebih 

hanya 4 semester saja.
20

 

Karena kemampuan dan kepintarannya dalam ilmu Bahasa Arab, Dr. (HC) H. 

Mustafa Muhammad Nuri, LAS tidak hanya mengajar di UIN Alauddin Makassar 

saja, melainkan juga diminta untuk mengajar di beberapa Universitas yang terkenal di 

Makassar seperti UNISMUH, UMI Makassar dan UNHAS. Disamping mengajar di 

Universitas, Dr. (HC) H. Mustafa Muhammad Nuri, LAS Juga diminta mengajar 

bahkan menjadi direktur di salah satu pondok pesantren terbaik yang ada di Makassar 

pada waktu itu yaitu pondok pesantren IMMIM putra Makassar.   

Untuk mengetahui lebih dalam lagi peran Dr. (HC) H. Mustafa Muhammad 

Nuri, LAS dalam perkembangan bahasa Arab di Sulawesi Selatan, maka penulis 

menganggap sosok Dr. (HC) H. Mustafa Muhammad Nuri, LAS perlu untuk diangkat 

                                                           

20Pidato Promosi Doktor Honoris Causa H. Mustafa Muhammad  Nuri Pelopor Metode 

Elektik Dalam Pengajaran Bahasa Arab di IAIN Alauddin, (Makassar: IAIN Alauddin, 11 November 

2004),  h. 48-51.  
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dalam sebuah kajian ilmiah dengan judul Peran Dr. (HC) H. Mustafa Muhammad 

Nuri, LAS terhadap pembelajaran bahasa Arab di Sulawesi Selatan. 

B. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus 

Untuk  memperoleh pemahaman yang jelas terhadap fokus penelitian, serta 

menghindari kesalapahaman (mis undertanding) terhadap inti penelitian berdasarkan 

permasalahan yang sudah ditetapkan sebelumnya, maka perlu dijelaskan tentang 

fokus penelitian ini.  

1. Fokus Penelitian  

Untuk meghindari terjadiya penafsiran yang keliru dan keluar dari pokok 

pembahasan dari pembaca, maka penelitian ini difokuskan pada bagaiamana 

kontribusi Dr. (HC) H. Mustafa Muhammad Nuri, LAS dan model pengajarannya 

dalam pembelajaran bahasa Arab di Sulawesi Selatan (Kajian Tokoh). 

2. Deskripsi Fokus  

Berdasarkan titik fokus dalam penelitian ini, maka yang menjadi deskripsi 

fokusnya adalah sebagai berikut: 

a. Pandangan Para Intelektual dan Murid-murid terhadap Sosok Dr. (HC) H. 

Mustafa Muhammad Nuri, LAS  

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Edisi Ketiga, pandangan 

memiliki arti sebagai hasil perbuatan memandang.
21

 Pandangan juga dapat diartikan 

sebagai persepsi. Persepsi adalah proses pengamatan seseorang yang berasal dari 

komponen kognisi. Persepsi ini dipengaruhi oleh factor-faktor pegalaman, cakrawala 

dan pengetahuannya. Manusia mengamati sebuah objek psikologi dengan 

kacamatanya sendiri dengan diwarnai oleh nilai kepribadiannya. Sedangkan objek 

                                                           
21Depertemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ketiga (Jakarta: PT 

Gramedia Pustaka Utama, 2002), h. 821.  
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psilokologi ini bisa berupa kejadian, idea tau situasi tertentu, factor pengalaman, 

proses belajar atau sosialisasi memberikan bentuk dan struktur terhadap apa yang 

dilihat. Sedangkan pengetahuannya dan cakrawalanya memberikan arti terhadap 

objek psikologi tersebut. Melalui komponen kognitif ini akan menimbulkan ide, dan 

kemudian akan timbul suatu konsep tentang apa yang dilihat.
22

 

Berdasarkan uraian di atas, pandangan dapat diartikan sebagai proses 

perbuatan memandang yang menghasilkan pengetahuan dan pendapat. Adapun 

pandangan yang dimaksud oleh penulis dalam penelitian adalah pandangan berupa 

pengetahuan dan pendapat para intelektual dan murid-muridnya terhadap sosok Dr. 

(HC) H. Mustafa Muhammad Nuri LAS. 

b. Model pengajaran bahasa Arab Dr. (HC) H. Mustafa Muhammad Nuri, 

LAS dalam pembelajaran bahasa Arab. 

Penggunaan kata “Model” biasa digunakan dan lebih dikenal dalam dunia 

fashion. Istilah “Model” juga sering digunakan dalam dunia pembelajaran. Karena 

model dalam pembelajaran dapat diartikan sebagai pola yang digunakan untuk 

menyusun kurikulum, mengatur materi pelajaran dan memberi petunjuk kepada guru. 

Secara umum, model dapat diartikan sebagai kerangka konseptual yang 

digunakan sebagai pedoman dalam melakukan suatu kegiatan.
23

 Sedangkan menurut 

Agus Suprijono dalam bukunya yang berjudul “Cooperative Learning Teori dan 

Aplikasi PAIKEM” mengatakan bahwa model adalah landasan praktek pembelajaran 

hasil penurunan teori psikologi pendidikan dan teori belajar yang dirancang 

berdasarkan analisis terhadap iplementasi kurikulum dan implikasinya pada tingkat 

                                                           
22Nur Rifai, “Persepsi Masyarakat  Non Muslim Terhadap Minat Menjadi Nasabah Bank 

Syariah”, Journal of Finance and Islamic Banking  Vol. 2. No. 1, (2019); h. 102. 
23Abdul Majid, Strategi Pembelajaran (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2013), h. 13.  
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operasional di kelas.
24

 Berdasarkan beberapa pengertian tersebut dapat disimpulkan 

bahwa model adalah suatu pola atau acuan yang digunakan atau diterapkan oleh 

seseorang dalam melakukan kegiatan tertentu. 

Adapun model pengajaran yang dimaksudkan dalam penelitian ini adalah 

pola-pola atau bentuk-bentuk pengajaran yang digunakan atau yang diterapakan oleh 

Dr. (HC) H. Mustafa Muhammad Nuri, LAS dalam pembelajaran bahasa Arab yang 

merupakan dosen/pengajar dan orang yang mendalami serta pemerhati  bahasa Arab 

yang banyak memberikan pengaruh dan kontribusi terhadap pertumbuhan dan 

perkembangan pembelajaran bahasa Arab di Sulawesi Selatan khususnya di Makassar 

dan sekitarnya. Adapun model pembelajaran yang digunakan dan diterapkan oleh Dr. 

(HC) H. Mustafa Muhammad Nuri, LAS dalam pengajarannya adalah Model 

Pembelajaran Quantum dan Model Pembelajaran Aktif Inovatif Kreatif Efektif dan 

Menyenangkan (PAIKEM). 

c. Kontribusi Dr. (HC) H. Mustafa Muhammad Nuri, LAS dalam 

perkembangan pembelajaran bahasa Arab di Sulawesi Selatan 

Istilah kata kontribusi berasal dari kata bahasa Inggris yaitu contribute, 

contribution yang dalam bahasa Indonesia memiliki arti keikutsertaan, keterlibatan, 

melibatkan diri maupun sumbangan.
25

 Berangkat dari hal itu, kontribusi yang 

dimaksudkan dalam penelitian ini adalah dalam bentuk materi ataupun tindakan. Hal 

yang bersifat materi contohnya seorang individu yang memberikan pinjaman terhadap 

individu lainya demi kebaikan bersama. Adapun kontribusi dalam arti tindakan 

                                                           
24Agus Suprijono,  Cooperative Learning Teori dan Aplikasi PAIKEM (Yogyakarta: Pustaka 

Pelajar, 2011), h. 45. 

25Depertemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia (Jakarta: Balai 

Pustaka, 1988), h. 459.  
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adalah perilaku yang dilakukan oleh seorang individu kemudian memberikan efek, 

baik efek positif maupun negatif terhadap individu lainnya.
26

 Jadi kontribusi yang 

dimaksud oleh penulis dalam penelitian ini adalah sumbangan ataupun tindakan baik 

berupa pemikiran, gagasan, karya tulis, metode, dan lain-lain sebagainya yang 

diberikan oleh Dr. (HC) H. Mustafa Muhammad Nuri, LAS dalam perkembangan 

pembelajaran bahasa Arab di Sulawesi Selatan. 

C. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka penulis dapat menguraiakan 

rumusan masalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana Pandangan Para Intelektual dan Murid-Murid Terhadap Sosok Dr. 

(HC) H. Mustafa Muhammad Nuri, LAS? 

2. Bagaiamana Model Pengajaran Bahasa Arab Dr. (HC) H. Mustafa 

Muhammad Nuri, LAS Dalam Pembelajaran Bahasa Arab di Sulawesi 

Selatan? 

3. Apa Kontribusi Dr. (HC) H. Mustafa Muhammad Nuri, LAS Nuri Dalam 

Perkembangan Pembelajaran Bahasa Arab di Sulawesi Selatan? 

D. Kajian Pustaka/Penelitian Terdahulu 

Kajian dalam tesis ini bersifat kepustakaan. Berdasarkan hasil penelusuran 

penulis terhadap beberapa literatur kepustakaan yang ada, terutama karya-karya 

ilmiah yang berkaitan dengan peran Dr. (HC) H. Mustafa Muhammad Nuri, LAS  

terhadap pembelajaran bahasa Arab di Sulawesi Selatan, belum ditemukan atau 

belum didapat satu pun tulisan berupa buku-buku, ataupun karya-karya ilmah lainnya 

yang sama persis dengan penelitian yang ada dalam tesis penulis ini. Walaupun 

                                                           

26Anne Ahira, Terminologi Kosa Kata (Jakarta: Aksara, 2012), h. 77.  
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demikian, dalam penelusuran penulis lebih lanjut, ditemukan sedikit tulisan berupa 

orasi ilmiah, artikel, jurnal dan penelitian berupa tesis yang ternyata sangat 

mendukung penelitian yang akan penulis teliti, yaitu:     

1. Zeni Chairina dalam penelitiannya yang berjudul, “Peranan Syekh 

Muhammad Idris al-Marbawi dalam Pengembangan Bahasa Arab”. 

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan peranan Syekh Muhammad 

Idris al-Marbawi dalam pengembangan Bahasa Arab. Penelitian ini menggunakan 

metode studi tokoh, yaitu pengkajian secara sistematis terhadap pemikiran atau 

gagasan dan karya-karya seorang tokoh, baik keseluruhannya maupun sebagiannya. 

Penelitian ini memberikan peluang yang maksimal dalam upaya menganalisa 

beberapa literature dalam bidang ilmu-ilmu bahasa Arab yang memiliki relevansi 

dengan judul yang diteliti. Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan atau riset 

kepustakaan yaitu dengan menggunakan referensi-referensi yang memiliki korelasi 

dengan penelitian ini baik berupa karya tulis seperti: Skripsi, Tesis, Disertasi, buku 

dan sebagainya. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa Syekh Muhammad Idris al-

Marbawi memiliki peranan penting dalam pengembangan bahasa Arab, hal ini 

terbukti dengan karya terbesar beliau yaitu kamus Idris al-Marbawi yang sangat 

terkenal di Nusantara.
27

 

Adapun persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan diteliti oleh 

penulis adalah sama-sama meneliti tentang peran seorang tokoh dalam 

pengembangan bahasa Arab. Sedangkan perbedaan penelitian ini dengan penelitian 

yang akan diteliti oleh penulis adalah terdapat pada objek tokoh yang diteliti atau 

                                                           
27Zeni Chairina,  “Peranan Syekh Muhammad Idris al-Marbawi dalam Pengembangan Bahasa 

Arab” Tesis (Medan: PPs UIN Sumatra Utara, 2016). 
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dikaji serta sumbangsih atau kontribusi yang diberikan oleh tokoh tersebut dalam 

mengembangkan pembelajaran bahasa Arab. 

2.  Khairul Ihsan dalam penelitiannya yang berjudul, “Peran Syekh Yusuf al-

Qardhawi dalam Pengembangan Bahasa Arab”.  

Masalah yang diangkat dalam penelitian ini adalah eksistensi bahasa Arab 

menurut Yusuf al-Qardhawi dan apa saja usaha yang dilakukan oleh Yusuf al-

Qardhawi dalam pengembangan bahasa Arab di era modern. Adapun jenis penelitian 

ini adalah penelitian kualitatif dengan menggunakan beberapa pendekatan yaitu: 

linguistic, edukatif dan historis. Metode pengumpulan data dalam penelitian ini 

adalah menggunakan metode dokumentasi dan kepustakaan.  

Hasil penelitian ini menunjukan bahwa eksistensi bahasa Arab menurut Syekh 

Yusuf al-Qardhawi ada 3 yaitu: bahwasannya bahasa Arab itu adalah syarat untuk 

menjadi seorang mujtahid, bahasa Arab adalah bahasa Internasional dan merupakan 

kebudayaan Islam. Sedangkan usaha-usaha yang dilakukan oleh Syekh Yusuf al-

Qardhawi dalam mengembangkan bahasa Arab adalah dengan mengembangkan 

sastra-sastra Arab, menggunakan bahasa Arab sebagai bahasa komunikasi sehari-hari, 

mengajarkan bahasa Arab di Universitas-Universitas dan pertemuan-pertemuan di 

masjid, serta mengarang buku bahasa Arab untuk sekolah menengah pertama dan 

menengah atas untun Negara Qatar.
28

 

 Adapun persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan diteliti oleh 

penulis adalah sama-sama meneliti tentang peran seorang tokoh dalam 

pengembangan bahasa Arab. Sedangkan perbedaan penelitian ini dengan penelitian 

yang akan diteliti oleh penulis adalah terdapat pada objek tokoh yang diteliti atau 

                                                           
28Khairul Ihsan,  “Peran Syekh Yusuf al-Qardhawi dalam Pengembangan Bahasa Arab” Tesis 

(Medan: PPs UIN Sumatra Utara, 2018).  
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dikaji dan pendekatan yang digunakan serta sumbangsih atau kontribusi yang 

diberikan oleh tokoh tersebut dalam mengembangkan pembelajaran bahasa Arab. 

3. Septi Ulandari dalam penelitiannya yang berjudul, “Peran Imam Zarkasyi 

dalam Pengembangan Bahasa Arab”.  

Penelitian ini adalah penelitian tokoh, yaitu penelitian sistematis terhadap 

seseorang, perjalanan hidupnya dan kontribusinya, baik berupa pemikiran, karya tulis 

dan sebagainya. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif, penelitian 

ini juga bersifat kepustakaan. Hasil penelitian menunjukan bahwa Imam Zarkasyi 

memiliki peranan penting dalam pengembangan bahasa Arab, hal ini terbukti dengan 

adanya pondok pesantren modern Gontor yang mana beliaulah salah satu pencetus 

pondok pesantren tersebut, dan Imam Zarkasyi juga memiliki banyak karya tulis 

sebanyak 15 buku.
29

 Adapun persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan 

diteliti oleh penulis adalah sama-sama meneliti tentang peran seorang tokoh dalam 

pengembangan bahasa Arab. Sedangkan perbedaan penelitian ini dengan penelitian 

yang akan diteliti oleh penulis adalah terdapat pada objek tokoh yang diteliti atau 

dikaji serta sumbangsih atau kontribusi yang diberikan oleh tokoh tersebut dalam 

mengembangkan pembelajaran bahasa Arab. 

4. Muhammad Ibrahim dalam tesisnya yang berjudul, “Efektifitas Penerapan 

Bahan Ajar Dr. (HC) H. Mustafa Muhammad Nuri, LAS Dalam Pembelajaran 

Bahasa Arab Dengan Pola Kalima Dasar Terhadap Siswa Kelas 12 Madrasah 

Aliyah Pondok Pesantren Sultah Hasanuddin Wilayah Bajeng Kabupaten 

Gowa”.  

                                                           
29Septi Ulandari,  “Peran Imam Zarkasyi dalam Pengembangan Bahasa Arab” Tesis (Medan: 

PPs UIN Sumatra Utara, 2018) .  
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  Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif atau penelitian eksperimen. 

Penelitian ini juga menggunakan beberapa pendekatan yaitu: pendekatan sosiologi, 

pendidikan dan pendekatan psikologi. Hasil penelitian menunjukan bahwa Penerapan 

Bahan Ajar Dr. (HC) H. Mustafa Muhammad Nuri, LAS Dalam Pembelajaran 

Bahasa Arab Dengan Pola Kalima Dasar efektif dalam meningkatkan hasil belajar 

bahasa Arab Siswa Kelas 12 Madrasah Aliyah Pondok Pesantren Sultah Hasanuddin 

Wilayah Bajeng Kabupaten Gowa dengan predikat mumtaz.
30

 Adapun persamaan 

penelitian ini dengan penelitian yang akan diteliti oleh penulis adalah pada tokoh 

yang memiliki bahan ajar yaitu Dr. (HC) H. Mustafa Muhammad Nuri, LAS, 

sedangkan perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang akan diteliti oleh penulis 

adalah pada jenis penelitian, pendekatan penelitian serta hasil penelitian yang 

diperoleh oleh peneliti di lapangan. 

5. Pidato promosi doktor honoris causa (HC) H. Mustafa Muhammad Nuri 

pelopor metode elektik dalam pengajaran bahasa Arab di IAIN Alauddin 

Makassar. Pidato promosi doktor honoris causa ini menguraikan secara 

lengkap tentang riwayat hidup Dr. (HC) H. Mustafa Muhammad Nuri, LAS, 

baik dari kelahiran, pendidikan, pengajaran, pekerjaan, jabatan, karangan-

karangan atau tulisan maupun metode yang beliau gunakan dalam pengajaran 

bahasa Arab di UIN Alauddin Makassar.
31

 

 

                                                           
30Muhammad Ibrahim, “Efektifitas Penerapan Bahan Ajar Dr. (HC) H. Mustafa Muhammad 

Nuri, LAS Dalam Pembelajaran Bahasa Arab Dengan Pola Kalima Dasar Terhadap Siswa Kelas 12 

Madrasah Aliyah Pondok Pesantren Sultah Hasanuddin Wilayah Bajeng Kabupaten Gowa” Tesis 

(Makassar: PPs UIN Alauddin, 2014). 
31Pidato Promosi Doktor Honoris Causa H. Mustafa Muhammad  Nuri Pelopor Metode 

Elektik Dalam Pengajaran Bahasa Arab di IAIN Alauddin, (Makassar: IAIN Alauddin, 11 November 

2004).  
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E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian  

1. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini antara lain:  

a. Untuk mendeskripsikan pandangan para intelektual dan murid-murid terhadap 

sosok Dr. (HC) H. Mustafa Muhammad Nuri, LAS.  

b. Untuk mendeskripsikan model pengajaran bahasa Arab Dr. (HC) H. Mustafa 

Muhammad Nuri, LAS dalam pembelajaran bahasa Arab di Sulawesi Selatan 

c. Untuk mendeskripsikan kontribusi Dr. (HC) H. Mustafa Muhammad Nuri, LAS 

terhadap perkembangan pembelajaran bahasa Arab di Sulawesi Selatan. 

2. Kegunaan Penelitian 

a. Kegunaan Teoritis/Ilmiah 

Secara teoritis/ilmiah penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsi 

ataupun kontribusi keilmuan terhadap perkembangan pengajaran dan pendidikan 

terkhusus dalam pembelajaran bahasa Arab dan semoga dapat dijadikan sebagai 

bahan referensi atau rujukan bagi penelitian selanjutnya, serta memberikan informasi 

bagi para pembaca tentang peran Dr. (HC) H. Mustafa Muhammad Nuri, LAS 

terhadap pembelajaran bahasa Arab di Sulawesi Selatan. 

b. Kegunaan Praktis 

1) Diharapkan penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan acuan bagi para 

pecinta bahasa Arab dan pemerhati pembelajaran bahasa Arab  pada 

umumnya, dan khususnya bagi pecinta bahasa Arab dan pemerhati 

pembelajaran bahasa Arab yang ada di Sulawesi Selatan. 

2) Sebagai informasi untuk menambah wawasan terkait pembelajaran bahasa 

Arab dan juga sebagai bahan untuk melestarikan dan menjaga serta 



29 
 

 

 

mengembangkan karya-karya yang telah ditulis oleh Dr. (HC) H. Mustafa 

Muhammad Nuri, LAS semasa hidupnya.
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BAB II 

TINJAUAN TEORITIS 

A. Peran  

1. Pengertian Peran 

Kata peran dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti sesuatu yang 

dimainkan atau dijalankan.
1
 Peran disefinisikan sebagai sebuah aktivitas yang 

diperankan atau dimainkan oleh seseorang yang mempunyai kedudukan atau status 

sosial dalam organisasi. Sedangkan secara terminology peran adalah seperangkat 

tingkah yang diharapkan dimiliki oleh yang berkedudukan dimasyarakat. Dalam 

bahasa inggris peran disebut “role” yang definisinya adalah “person’s task or duty in 

undertaking”. Artinya “tugas atau kewajiban seseorang dalam suatu usaha atau 

pekerjaan”. Peran diartikan sebagai perangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh 

orang yang berkedudukan dalam masyarakat. Sedangkan peranan merupakan 

tindakan yang dilakukan oleh seorang dalam suatu peristiwa.
2
  

Istilah “peran” sering diucapkan banyak orang kata peran sering dikaitkan 

dengan posisi atau kedudukan seseorang. Atau “peran” dikaitkan dengan apa yang 

dimainkan dengan aktor dalam suatu drama, lebih jelasnya kata “peran” atau role 

dalam kamus oxford dictionary di artikan : “Actor’s part; one’s or function” Yang 

memiliki arti actor: tugas seseorang atau fungsi.
3
 Peran yaitu merupakan aspek 

dinamis kedudukam (status), apabila seseorang melakukan hak dan kewajiban sesuai 

                                                           
1Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Keempat (Jakarta: 

PT. Gramedia Pustaka Utama, 2014), h. 854. 
2Syamsir dan Torang, Organisasi & Manajemen (Perilaku, Struktur, Budaya & Perubahan 

Organisasi)  (Bandung: Alfabeta, 2014), h. 86. 
3 The New Oxford Illustrated Dictionary  (Oxford University Press, 1982), h. 1466. 
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dengan kedudukannya, maka ia menjalankan suatu peranan. Perbedaan antara 

kedudukan dengan peranan adalah untuk kepentingan ilmu pengetahuan. Keduanya 

tidak dapat dipisah-pisahkan karena yang satu tergantung pada yang lain dan 

sebaliknya.
4
 

Peran adalah aktivitas yang dijalankan seseorang atau suatu 

lembaga/organisasi. Peran yang harus dijalankan oleh suatu lembaga/organisasi 

biasanya diaturdalam suatu ketetapan yang merupakan fungsi dari lembaga tersebut. 

Peran itu ada dua macam yaitu peran yang diharapkan (expected role) dan peran yang 

dilakukan (actual role). Dalam melaksanakan peran yang diembannya, terdapat faktor 

pendukung dan penghambat. Pengertian peran menurut beberapa ahli sebagai berikut: 

a) Peran menurut Koentrajaraningrat, berarti tinkahlaku individu yang 

memutuskan suatu kedudukan tertentu, dengan demikian konsep peran 

menunjuk kepada pola perilaku yang diharapakan dari seseorang yang 

memiliki status/posisi tertentu dalam organisasi atau sistem.  

b) Peran menurut Abu Ahmadi peran adalah suatu kompleks pengharapan 

manusia terhadap caranya individu harus bersikap dan berbuat dalam situasi 

tertentu yang berdasarkan status dan fungsi sosialnya.  

c) Peran menurut Soerjono Soekanto, bahwa peran merupakan aspek dinamis 

kedudukan (status), apabila seseorang melaksankan hak dan kewajibannya 

sesuai dengan kedudukannya, maka ia menjalankan suatu peranan.  

Dari beberapa pendapat para ahli terkait pengertian peran diatas, penulis dapat 

menyimpulkan bahwa pengertian peran adalah suatu sikap atau perilaku yang 

                                                           
4 Soerjono Suekamto, Sosiologi Suatu Pengantar  (Jakarta: Rajawali Pers, 2009), h. 123. 
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diharapkan oleh banyak orang atau sekelompok orang terhadap seseorang yang 

memiliki status atau kedudukan tertentu.  

2. Aspek-Aspek Dalam Peran 

Peran memiliki beberapa aspek adalah Pertama, Peranan meliputi norma-

norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat. 

Peranan dalam arti ini merupakan rangkaian peraturan yang membimbing seseorang 

dalam kehidupan masyarakat, Kedua, Peranan adalah suatu konsep perihal apa yang 

dapat dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi. Ketiga, Peranan 

juga dapat diartikan sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur sosial 

masyarakat.   

Berdasarkan uraian diatas maka dapat dinyatakan bahwa peranan merupakan 

seperangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan di 

masyarakat. Peran dalam suatu lembaga berkaitan dengan tugas dan fungsi, yaitu dua 

hal yang tidak dapat dipisahkan dalam pelaksanaan pekerjaan oleh seseorang atau 

lembaga. 

3. Dimensi Dalam Peran 

Peran memiliki beberapa dimensi Pertama, Peran sebagai suatu kebijakan. 

Pengaruh paham ini berpendapat bahwa peran merupakan suatu kebijaksanaan yang 

tepat dan baik untuk dilaksanakan. Kedua, Peran sebagai strategi. Penganut peran ini 

mendalilkan bahwa peran merupakan strategi untuk mendapatkan dukungan dari 

masyarakat. Ketiga, Peran sebagai alat komunikasi. Peran didayagunakan sebagai 

instrumen atau alat untuk mendapatkan masukan berupa informasi dalam proses 

pengambilan keputusan. Persepsi ini dilandaskan oleh suatu pemikiran bahwa 

pemerintahan dirancang untuk melayani masyarakat, sehingga pandangan dari 
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masyarakat tersebut adalah masukan yang bernilai guna mewujudkan keputusan yang 

responsive dan responsibility pengertian responsive adalah nilai yang terwujud dalam 

bentuk perilaku kerja yang senantiasa mengembangkan sikap proaktif, kooperatif, 

kritis, suportif, peka terhadap situasi dan kebutuhan lingkungan kerja, mampu 

memanfaatkan peluang dan tantangan yang ada, serta melayani secara prima pihak-

pihak yang berkepentingan dalam pekerjaan, sedangkan responsibility adalah nilai 

yang terwujud dalam bentuk perilaku kerja yang tidak hanya diberikan kewenangan, 

namun juga tanggung jawab atas semua keputusan dalam pekerjaan.
5
 Keempat, Peran 

sebagai alat penyelesaian sengketa. Peran didayagunakan sebagai suatu cara untuk 

mengurangi atau meredam konflik melalui usaha pencapaian konsensus dari 

pendapat-pendapat yang ada. Asumsi yang melandasi persepsi ini adalah bertukar 

pikiran dan pandangan dapat meningkatkan pengertian dan toleransi serta mengurangi 

rasa ketidakpercayaan dan kerancuan. 

4. Macam-Macam Peran  

Peran atau role menurut Bruce J. Cohen, juga memiliki beberapa macam, 

sebagai berikut:  

a) Peranan nyata (Anacted Role) yaitu suatu cara yang betul-betul dijalankan 

seseorang atau sekelompok orang dalam menjalankan suatu peran. 

b) Peranan yang dianjurkan ( Prescribed Role) yaitu cara yang diharapkan 

masyarakat dari kita dalam menjalankan peranan tertentu. 

c) Konflik peranan (Role Conflick) yaitu suatu kondisi yang dialami 

seseorang yang menduduki suatu status atau lebih yang menuntut harapan 

dan tujuan peranan yang saling bertentangan satu sama lain. 

                                                           
5Horoepoetri Arimbi dan Santoso, Peranan Pembangunan ( Jakarta: PT Binakarsa, 2012), h.  

56. 
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d) Kesenjangan peranan (Role Distance) yaitu pelaksanaan peranan secara 

emosional.  

e) Kegagalan peran (Role Failure) yaitu kegagalan seseorangan dalam 

mejalankan peranan tertentu.  

f) Model peranan (Role Model) yaitu seseorang yang tingkah lakunya kita 

contoh, tiru, diikuti. 

g) Rangkaian atau lingkup peranan (Role Set) yaitu hubungan seseorang 

dengan individu lainnya pada dia sedang menjalankan perannya. Dari 

berbagai jenis-jenis peran diatas, penulis menggunakan jenis peran nyata 

(Anacted Role) yaitu satu cara yang betul-betul dijalankan seseorang atau 

sekelompok orang dalam menjalankan peran.  

B. Pembelajaran Bahasa Arab 

1. Pengertian pembelajaran bahasa Arab 

Pembelajaran dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi IV berasal dari kata 

dasar “ajar” yang ditambahkan dengan awalan “pe” dan akhiran “an” menjadi 

“pembelajaran”, yang memiliki arti proses, perbuatan, cara mengajar atau 

mengajarkan, sehingga peserta didik mau belajar. Pembelajaran yang sebenarnya 

adalah aspek kegiatan manusia yang kompleks, hal itu tidak bisa sepenuhnya 

dijelaskan secara detail. Pembelajaran adalah produk interaksi berkelanjutan antara 

pengalaman hidup dan pengembangan. Pembelajaran merupakan usaha sadar yang 

dilakukan oleh seorang guru untuk membelajarkan dengan mengarahkan interaksi 

antara peserta didiknya dengan sumber belajar lainnya dalam rangka untuk mencapai 
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tujuan yang diinginkan.
6
 Sedangkan pengertian pembelajaran menurut beberapa ahli 

sebagai berikut: 

a) Menurut Taufik Baharuddin, sebagaimana yang dijelaskan dalam bukunya 

yang berjudul “Brain Ware Leadership Mastery” bahwa pembelajaran 

adalah proses untuk membantu peserta didik supaya bisa belajar dengan 

baik. Kegiatan pembelajaran tampaknya bukan hanya sekedar mengajar, 

melainkan juga usaha untk membangkitkan minat, motivasi, dan 

pemolesan aktivitas peserta didik, agar kegiatan mereka menjadi dinamis.
7
 

Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwasannya pembelajaran 

merupakan interaksi timbal balik antara dua belah pihak yang saling 

membutuhkan yaitu: guru dan peserta didik. 

b) Menurut Sugiyono, sebagaimana yang dijelaskan dalam bukunya yang 

berjudul “Belajar dan Pembelajaran: Teori dan Konsep Dasar” 

bahwasannya pembelajaran itu didefinisikan sebagai sebuah kegiatan guru 

dalam mengajar atau membimbing peserta didik menuju proses 

pendewasaan diri. Pengertian itu memokuskan pada proses mendewasakan 

yang artinya  mengajar dalam bentuk penyampaian materi tidak hanya 

menyampaikan materi saja, melainkan juga lebih pada bagaimana 

menyampaikan dan mengambil nilai-nilai dari materi yang disampaikan 

agar bimbingan seorang guru dapat bermanfaat untuk mendewasakan 

peserta didik. Berbeda dengan pandangan tersebut, pembelajaran dapat 

dipahami sebagai sebuah kegiatan yang dilakukan oleh seorang guru 

                                                           
6Muhammad Abduh, “Minat Mahasiswa Terhadap Pembelajaran Bahasa Arab (Analisis Pada 

Mahasiswa STAIN Watampone)”  Tesis, Makassar: PPs UIN Alauddin, 2017, h. 24-25.  
7Taufik Baharuddin,  Brain Ware Leadership Mastery (Jakarta: Alex Media Komputindo, 

2007), h. 116. 
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dalam mengatur dan mengorganisasikan lingkungan belajar dengan sebaik 

mungkin dan menghubungkan dengan peserta didik sehingga terjadilah 

proses belajar.
8
 

c) Menurut Oemar Hamalik, sebagaiman yang diungkapkan dalam bukunya 

yang berjudul “Kurikulum dan Pembelajaran” bahwasannya pembelajaran 

adalah suatu kombinasi yang tersusun yang meliputi: unsur-unsur 

manusiawi, material, fasilitas, perlengkapan dan prosedur yang saling 

mempengaruhi untuk mencapai tujuan pembelajaran yang inginkan, dalam 

hal ini manusia terlibat dalam system pengajaran yang meliputi peserta 

didik, guru, begitu pula lingkungan belajar dan tenaga lainnya, adapun 

materi mencakup: buku-buku, papan tulis dan lain-lain. Fasilitas dan 

perlengkapan mencakup: ruangan kelas dan audio-visual. Prosedur terdiri 

dari jadwal dan metode penyampaian informasi, praktek belajar, ujian dan 

lain-lain sebagainya.
9
 

Dari beberapa pengertian pembelajaran di atas, dapat disimpulkan 

bahwasannya pembelajaran bahasa adalah suatu aktifitas upaya seseorang pendidik 

yang disengaja untuk memodifikasi berbagai komponen pembelajaran yang diarahkan 

demi tercapainya tujuan penguasaan dan pemahaman tentang suatu bahasa yang 

diinginkan.  

Pembelajaran substansinya adalah kegiatan mengajar yang dilakukan oleh 

guru secara maksimal, agar peserta didik dapat melakukan kegiatan belajar dengan 

baik. Dengan ungkapan lain pembelajaran merupakan upaya yang dlakukan oleh 

                                                           
8Sugiyono,  Belajar dan Pembelajaran: Teori dan Konsep Dasar (Bandung: Remaja 

Rosdakarya, 2001), h. 183. 
9Oemar Hamalik,  Kurikulum dan Pembelajaran (Cet. 1; Jakarta: Bumi Aksara, 1995), h. 57. 
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seorang guru dalam menciptakan kegiatan belajar materi tertentu yang kondusif untuk 

mencapai tujuan tertentu. Dengan demikian, pembelajaran bahasa Arab adalah 

kegiatan mengajar yang dilakukan oleh guru secara maksimal agar peserta didik yang 

diajarkannya bahasa Arab dapat  dengan melakukan kegiatan belajar dengan baik, 

sehingga kondusif untuk mencapai tujuan pembelajaran bahasa Arab yang 

diinginkan. 

2. Tujuan Pembelajaran Bahasa Arab 

Al-Fauzan dkk. Menjelaskan bahwasannya dalam mempelajari bahasa Arab 

itu, ada tiga kompetensi yang harus dicapai dan dikuasai oleh peserta didik sebagai 

berikut: 

a) Kompetensi kebahasaan, yang dimaksud di sini adalah peserta didik 

menguasai system bunyi bahasa Arab, baik membedakannya maupun 

mengucapkannya, kemudian mengenal struktur bahasa, gramatika dasar 

aspek teori dan fungsi, mengetahu kosakata dan cara menggunakannya. 

b) Kompetensi komunikasi, yang dimaksud di sini adalah peserta didik 

mampu menggunakan bahasa Arab secara otomatis. Mengungkapkan ide-

ide dan pengalaman dengan lancar, dan mampu menyerap yang telah 

dikuasai dari bahasa secara mudah.  

c) Ketiga: kompetensi budaya, yang dimaksud di sini adalah peserta didik 

mampu memahami apa yang terkandung dalam bahasa Arab dari segi 

aspek budaya, mampu mengungkapkan tentang pemikiran penuturnya, 

nilai-nilai, adat-istiadat, etika, dan seni. 

Dari ketiga kompetensi yang telah disebutkan di atas, dapat disimpulkan 

bahwa tujuan pembelajaran bahasa Arab diarahkan pada aspek-aspek adalah 
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Pertama, penguasaan unsur bahasa yang dimiliki bahasa Arab, yaitu aspek bunyi, 

kosa kata dan ungkapan, serta struktur. Kedua, penggunaan bahasa Arab dalam 

komunikasi yang efektif. Ketiga, pemahaman terhadap budaya Arab, baik berupa 

pemikiran, nilai-nilai, adat, etika, maupun seni.  

Pernyataan al-Fauzan dkk. di atas diperkuat dan diperjelas oleh pendapat 

Thu‟aimah dan al-Naqah tentang tujuan pembelajaran bahasa Arab bagi non-Arab, 

yaitu:  

1) Peserta didik mampu memahami bahasa Arab secara benar; yakni menyimak 

secara sadar terhadap kondisi-kondisi kehidupan secara umum.  

2) Berbicara dengan menggunakan bahasa Arab sebagai media komunikasi 

langsung dan ekspresi jiwa. 

3) Membaca bahasa Arab secara mudah, menemukan makna-makna dan 

berinteraksi dengannya.  

4) Menulis dengan bahasa Arab sebagai ekspresi mengenai kondisi fungsional, 

dan ekspresi diri.  

 Pendapat dari Thu‟aimah dan al-Naqah di atas dapat disimpulkan bahwa 

tujuan dari pembelajaran bahasa Arab adalah lebih menekankan dan mengarahkan 

peserta didik pada penguasaan penggunaan bahasa Arab dalam berbicara, membaca, 

dan menulis secara fungsional. Artinya pembelajaran bahasa Arab diharapkan dapat 

membawa para peserta didik dapat berkomunikasi baik secara reseptif maupun 

produktif.
10

 

 

 

                                                           
10Ahmad Muradi, “Tujuan Pembelajaran Bahasa Asing (Arab) DI Indonesia”, Al-Maqoyis 

Vol. 1. No. 1, (2013); h. 130. 
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3. Prinsip-prinsip Pembelajaran Bahasa Arab 

Dalam pembelajaran bahasa Arab, ada beberapa prinsip pembelajaran yang 

harus diketahui oleh guru dan peserta didik sebagai berikut:
11

 

a. Prinsip Prioritas (al-Uluwyyat) 

 Dalam pembelajaran Bahasa Arab, ada prinsip-prinsip prioritas dalam 

penyampaian materi pembelajaran, yaitu; Pertama: mengajarkan, mendengar, dan 

bercakap sebelum membaca dan menulis. Kedua: mengajarkan kalimat sebelum 

mengajarkan kata. Ketiga: menggunakan kata-kata yang lebih akrab dengan 

kehidupan sehari-hari sebelum mengajarkan bahasa sesuai dengan penutur Bahasa 

Arab.  

Mendengar dan berbicara terlebih dahulu dari pada menulis. Prinsip ini 

berangkat dari asumsi bahwa pengajaran bahasa yang baik adalah pengajaran yang 

sesuai dengan perkembangan bahasa yang dialami oleh manusia, yaitu setiap anak 

akan mengawali perkembangan bahasanya dari mendengar dan memperhatikan 

kemudian menirukan. Hal itu menunjukkan bahwa kemampuan mendengar 

(menyimak) harus lebih dulu dibina, kemudian kemampuan menirukan ucapan, lalu 

aspek lainnya seperti membaca dan menulis. 

b. Prinsip Korektisitas (al-Diqqoh) 

Prinsip ini diterapkan ketika sedang mengajarkan materi الأصوات (fonemik) 
dan ,(morfologi dan sintaksis)  التراكيب  Maksud dari prinsip .(semantik)    لمعانىا

tersebut adalah seorang guru bahasa Arab hendaknya jangan hanya bisa menyalahkan 

peserta didik, akan tetapi  juga harus mampu melakukan pembetulan dan 

membiasakan pada peserta didik untuk kritis pada hal-hal berikut: 

                                                           
11Abd Wahab dan Mamlu‟atul Ni‟mah, Memahami Konsep Dasar Pembelajaran Bahasa 

Arab (Cet. 1; Malang: UIN-Maliki Press, 2011 ), h. 25. 
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1) Korektisitas dalam pengajaran fonemik  

Pengajaran aspek keterampilan ini melalui latihan pendengaran dan ucapan. 

Jika peserta didik masih sering menggunakan bahasa ibu, maka guru harus 

menekankan pada latihan menggunakan dan menyimak bunyi huruf Arab yang 

sebenarnya secara terus-menerus dan fokus pada kesalahan peserta didik. 

2) Korektisitas dalam pengajaran sintaksis  

Perlu diketahui bahwa struktur kalimat dalam bahasa satu dengan bahasa yang 

lainnya pada umumnya terdapat banyak perbedaan. Korektisitas ditekankan pada 

pengaruh struktur bahasa ibu terhadap bahasa Arab. Misalnya, dalam bahasa 

Indonesia kalimat akan selalu diawali dengan kata benda (subyek), akan tetapi dalam 

bahasa Arab kalimat tersebut bisa diawali dengan kata kerja (fi’il). 

3) Korektisitas dalam pengajaran semantik  

Dalam bahasa Indonesia pada umumnya setiap kata dasar mempunyai satu 

makna ketika sudah dimasukan dalam satu kalimat. Berbeda dengan bahasa Arab, 

hampir semua kata mempunyai arti lebih dari satu, yang biasa disebut dengan istilah 

musytarak (satu kata memiliki banyak arti) dan mutaradif (berbeda kata sama arti). 

Oleh karena itu, guru bahasa Arab harus memiliki perhatian yang sangat besar 

terhadap masalah tersebut. Guru harus mampu memberikan solusi yang tepat dalam 

mengajarkan makna dari sebuah ungkapan karena kejelasan petunjuk.  

c. Prinsip Bertahap (al-Tadrijiyyah)  

Jika dilihat dari sifatnya, ada 3 kategori prinsip bertahap, yaitu: pertama, 

penjelasan dari yang konkret ke yang abstrak, dari yang global ke yang detail, dari 

yang sudah diketahui ke yang belum diketahui. Kedua, ada kesinambungan antara apa 

yang telah diberikan sebelumnya dengan apa yang akan ia ajarkan selanjutnya. 
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Ketiga, ada peningkatan bobot pengajaran terdahulu dengan yang berikutnya, baik 

jumlah jam maupun materinya. 

1) Tahapan pengajaran kosakata (mufrodat)  

Pengajaran kosakata hendaknya mempertimbangkan dari aspek 

penggunaannya bagi peserta didik, yaitu diawali dengan memberikan materi kosakata 

yang sering digunakan dalam keseharian dan berupa kata dasar. Selanjutnya 

memberikan materi kata sambung. Hal ini dilakukan agar peserta didik dapat 

menyusun kalimat sempurna sehingga terus bertambah dan berkembang 

kemampuannya.  

2) Tahapan pengajaran qowaid (Morfem dan sintaksis)  

Dalam pengajaran qowaid, baik qowaid shorof maupun qowaid nahwu juga 

harus mempertimbangkan kegunaannya dalam percakapan keseharian. Dalam 

pengajaran qawaid nahwu misalnya, harus diawali dengan materi tentang kalimat 

sempurna (Jumlah Mufiidah), namun rincian materi penyajian harus dengan cara 

mengajarkan tentang isim, fi‟il, dan huruf.  

3) Tahapan pengajaran makna (دلالة المعانى) 

 Dalam mengajarkan makna kalimat atau kata-kata, seorang guru bahasa Arab 

hendaknya memulainya dengan memilih kata-kata atau kalimat yang paling banyak 

dan sering digunakan dalam keseharian peserta didik. Selanjutnya makna kalimat 

lugas sebelum makna kalimat yang mengandung arti idiomatik. Sedangkan apabila 

dilihat dari teknik materi pengajaran bahasa Arab, tahapan-tahapannya dapat 

dibedakan sebagai berikut: Pertama: latihan melalui pendengaran sebelum 

penglihatan. Kedua: latihan pelafalan sebelum membaca. Ketiga: penugasan 

kelompok sebelum individu.  
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Ada beberapa saran bagi seorang guru bahas Arab dalam menerapkan prinsip 

ini antara lain; melatih indra pendengaran sebelum indra penglihatan (bahasa lisan 

sebelum bahasa tulis), memberikan contoh sebelum meminta siswa membuat contoh, 

mengulang-ulang pengucapan sebelum membaca, melakukan review langsung 

sebelum mereview hari berikutnya, mengucapkan bersama-sama atau kelompok 

sebelum individu, ta’bir muwajjah sebelum ta’bir khur, dan lain-lain sebagainya.  

d. Prinsip Kerinduan Belajar (al-Tasywiq)  

Adapun yang dimaksud dengan prinsip kerinduan dalam pembelajaran bahasa 

Arab adalah menghadirkan berbagai macam metode dalam pembelajaran, dimana 

dengan hal itu akan menjadikan pelaksanaan pembelajaran menjadi menyenangkan 

dan mengasyikan. Hakikat belajar bahasa adalah membentuk suatu kebiasaan baru 

dalam maharah al-Istima’, maharah al-Kalam, maharah al-Qiro’ah, dan maharah 

al-Kitabah, proses ini merupakan sesuatu yang membosankan.  Sebagai seorang guru 

tentunya tidak begitu saja mengantikan keterampilan bahasa atau materi yang tidak 

disukai atau membosankan bagi peserta didik,  bagi para guru bahasa Arab sebaiknya 

menghadirkan prinsip ini.
12

  

Ada beberapa saran yang dikemukakan oleh Horlad Balmar sebagaimana 

yang dikutip oleh Abd Wahab dan Mamlu‟atul Ni‟mah dalam bukunya yang berjudul 

“Memahami Konsep Dasar Pembelajaran Bahasa Arab” untuk membangkitkan rasa 

rindu dan semangat dalam mempelajari bahasa pada peserta didik, sebagai berikut:  

1) Menjauhkan semaksimal mungkin sesuatu yang membuat peserta didik menjadi 

bingung, materi yang sulit kadang perlu dalam suatu pelajaran, akan tetapi jangan 

sampai materi tersebut membuat peserta didik gusar dan bingung. Ketika terjadi 

                                                           
12Abd Wahab dan Mamlu‟atul Ni‟mah,  Memahami Konsep Dasar Pembelajaran Bahasa 

Arab, h. 27-31. 
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hal tersebut sebaiknya guru segera mencarikan solusinya, yaitu menghadirkan 

berbagai macam metode untuk menjelaskannya.  

2) Menanamkan pada diri peserta didik bahwa dia selangkah sudah lebih maju dalam 

belajar. 

3) Membangkitkan jiwa kompetitif pada diri peserta didik, hal ini akan dapat 

memberikan kekuatan yang lebih untuk ingin belajar dan mendapatkan 

pengetahuan. Adapun hal-hal yang dapat membangkitkan jiwa kompetiti adalah; 

rasa lebih maju atas teman-teman yang lain, senang tampil yang ini merupakan 

hasil dari rasa lebih maju tersebut, selalu menjaga pada tingkat kemajuan peserta 

didik, hasil-hasil tes, dan beasiswa, hadiah, atau penghargaan yang diberikan pada 

peserta didik karena prestasinya.  

4) Memasukkan unsur permainan dalam latihan (tadribat). 

5) Menjadikan hubungan yang erat antara guru dan peserta didik (hubungan yang 

bersifat mendidik), hal ini bisa terjadi apabila, ada rasa percaya diri pada guru dan 

keilmuannya, guru yang selalu memberikan motivasi, proses mengajar yang 

berjalan tahap demi tahap, kesiapan guru untuk menanggapi pertayaan peserta 

didik atau menjelaskan yang belum jelas, tidak merendahkan peserta didik bila 

terjadi pertayaan yang kurang pas, dan memahami kesulitan dan masalah yang 

dihadapi peserta didik dan siap untuk membantu memecahkannya.  

Demikian beberapa prinsip pembelajaran bahasa Arab yang patut di 

perhatikan oleh para guru bahasa Arab supaya pembelajaran bahasa Arab menjadi 

pembelajaran yang terkesan mudah dan menyenangkan. Guru bahasa Arab memiliki 

peran yang utama dalam menjadikan peserta didik untuk tertarik belajar bahasa Arab. 
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4. Strategi Pembelajaran Bahasa Arab 

a. Pengertian strategi pembelajaran bahasa Arab 

Istilah strategi pada mulanya digunakan dalam bidang kemiliteran. Strategi 

berasal dari bahasa Yunani “strategosˮ yang berarti keseluruhan usaha termasuk 

perencanaan, cara, dan taktik yang digunakan oleh militer untuk mencapai 

kemenangan dalam peperangan. Strategi adalah penggunaan seluruh kekuatan militer 

untuk memenangkan suatu peperangan.  

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, strategi adalah ilmu dan seni 

menggunakan semua sumber daya bangsa-bangsa untuk melaksanakan kebijaksanaan 

dalam perang dan damai, pengertian strategi dalam pembelajaran bahasa adalah 

rencana cermat dan terkonsep terkait suatu kegiatan untuk mencapai tujuan yang telah 

ditentukan.
13

 

Secara pragmatis, istilah strategi banyak digunakan dalam berbagai bidang 

kegiatan dengan makna: memperoleh kesuksesan atau keberhasilan dalam mencapai 

tujuan atau hasil kegiatan, termasuk bidang pendidikan. Seorang guru yang 

mengharapkan hasil yang baik tentu akan menerapkan suatu strategi pembelajaran 

yang relevan demi mencapai tujuan atau hasil pembelajaran yang diinginkan.  

Ketika masuk ke dalam ranah pendidikan, termasuk pembelajaran bahasa, 

istilah strategi dipahami dengan arti yang beragam. Ada yang memahaminya dalam 

arti sangat luas, yang meliputi seluruh aspek pembelajaran, dan ada pula yang 

memaknainya dalam arti sempit, yaitu sebagai teknik pembelajaran. Keragaman 

pemahaman tentang strategi pembelajaran ini semakin tampak dalam komunikasi 

                                                           
13Nasra L. Agel, “Penerapan Strategi Al-Ta’bir Al-Mushawwar Dalam Meningkatkan Minat 

Belajar Bahasa Arab dan Maharatul Kalam Peserta Didik Kelas X MA Al-Khairat Gentuma Raya 

Kab. Gorontalo Utara” Tesis, Makassar: PPs UIN Alauddin, 2021, h. 15.  
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sehari-hari. Karena itu, ada yang menyamakan strategi dengan pendekatan, atau 

metode, atau teknik, dan ada pula yang menyamakannya dengan model. Bahkan, ada 

juga orang yang tidak mempedulikan apakah semua istilah tersebut memiliki arti 

yang sama atau berbeda. 

Di antara pengertian strategi dalam arti luas adalah yang dijelaskan oleh 

Djamarah dan Zain, sebagaimana yang dikutip oleh Erta Mahyudin dalam jurnal 

Arabiyat yang berjudul “Model Pembelajaran Diskoveri Sebagai Strategi 

Pembelajaran Bahasa Arab” yang mengemukakan bahwasannya strategi adalah 

suatu garis-garis besar haluan untuk bertindak dalam usaha mencapai sasaran yang 

telah ditentukan. Ketika dikaitkan dengan pembelajaran, maka strategi pembelajaran 

dapat dipahami sebagai pola-pola umum kegiatan guru peserta didik dalam bentuk 

pembelajaran untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan.
14

 

Pada sisi lain, ada juga yang memahami strategi dalam arti yang lebih spesifik 

dan lebih teknis. Ada yang menjelaskan bahwa strategi pembelajaran adalah suatu 

kegiatan pembelajaran yang harus dikerjakan oleh guru dan peserta didik untuk 

mencapai tujuan pembelajaran secara efektif dan efisien. Dan ada juga menyatakan 

bahwa strategi pembelajaran adalah serangkaian materi dan prosedur pembelajaran 

yang digunakan secara bersama-sama untuk menimbulkan hasil belajar pada peserta 

didik. Pengertian strategi yang spesifik tersebut memposisikan strategi memiliki arti 

yang sama dengan teknik pembelajaran. 

Pada tahap implementasi, strategi pembelajaran dapat dibedakan menjadi dua 

bagian utama. Pertama: aspek kepengajaran (instructional). Bidang ini berkaitan 

langsung dengan kegiatan pencapaian keberhasilan pengajaran atau tujuan 

                                                           
14Erta Mahyudin, “Model Pembelajaran Diskoveri Sebagai Strategi Pembelajaran Bahasa 

Arab”, Arabiyat  Vol. 1. No. 2, (2014); h. 197. 
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pembelajaran. Bidang inilah yang mencakup berbagai pendekatan, metode, teknik, 

dan media pembelajaran. Kedua: aspek pengelolaan (management) pembelajaran di 

kelas. Bidang kedua ini berkaitan dengan pengelolaan belajar, yaitu kepemimpinan 

guru dalam menciptakan suasana yang kondusif bagi kegiatan pembelajaran untuk 

mencapai tujuan pembelajaran dengan baik. 

Apabila dua bagian implementasi strategi tersebut dikaitkan dengan 

pembelajaran bahasa Arab, maka strategi pembelajaran bahasa adalah rencana, cara, 

prosedur dan tindakan nyata yang dilakukan oleh guru bahasa Arab untuk mencapai 

tujuan pengajaran bahasa Arab yang diinginkan. Strategi pembelajaran bahasa Arab 

berisi pemahaman dan usaha guru bahasa Arab dalam menggunakan berbagai 

variabel pengajaran bahasa Arab, seperti tujuan, bahan, metode dan media, suasana 

atau lingkungan kelas, serta variabel evaluasi untuk membantu peserta didik 

mencapai tujuan menguasai keterampilan berbahasa Arab yang telah ditetapkan, yaitu 

keterampilan menyimak, berbicara, membaca, dan menulis. 

b. Ragam Strategi Pembelajaran Bahasa Arab   

1) Strategi al-Ta’bir al-Mushawwar  

a) Pengertian Strategi al-Ta’bir al-Mushawwar  

Menurut Taufik, sebagaimana yang dikutip oleh Narsa L. agel dalam tesisnya 

yang berjudul “Penerapan Strategi Al-Ta’bir Al-Mushawwar Dalam Meningkatkan Minat 

Belajar Bahasa Arab dan Maharatul Kalam Peserta Didik Kelas X MA Al-Khairat Gentuma 

Raya Kab. Gorontalo Utara” mengatakan bahwa Strategi al-Ta’bir al-Mushawwar adalah 

kegiatan pembelajaran mengarang lisan yang pergunakan oleh seoguru dalam proses 

pembelajaran lewat gambar-gambar yang terdiasa.
15

 Atau suatu cara yang dilakukan 

                                                           
15Taufik, Pembelajaran Bahasa Arab MI  (Surabaya: PMN, 2011), h. 48. 
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oleh sorang guru dengan menyiapkan gambar-gambar yang berkaitan dengan materi 

yang akan diajarkan. Gambar tersebut bisa ditempelkan di papan tulis atau ditunjukan 

dalam bentuk slide atau bisa juga seorang guru menggambarnya sendiri kemudian 

dibagikan pada peserta didik. Strategi ini bertujuan agar peserta didik bisa menirukan 

dan mengikuti alur cerita guru dengan cepat lewat bantuan media gambar.
16

 

Menurut Radliyah Dzaenuddin, Strategi al-Ta’bir al-Mushawwar adalah 

strategi yang digunakan oleh seorang guru untuk memotivasi peserta didik agar bisa 

menirukan dan mengkuti alur cerita seorang guru dengan cepat lewat bantuan media 

gambar, peserta didik bisa membahasakan materi yang diajarkan dengan persepsi 

yang dia tangkap dari uraian guru melalui bahasanya sendiri.
17

 

Menurut Ulin Nuha, Strategi al-Ta’bir al-Mushawwar adalah bertujuan agar 

peserta didikdapat menirukan dan mengikuti alur cerita seorang guru dengan cepat. 

Melalui media gambar, peserta didik bisa membahasakan materi yang disampaikan 

oleh guru dengan bahasanya sendiri. Media pembelajaran adalah segala sesuatu yang 

digunakan oleh guru untuk menjadikan peserta didik belajar dan memperoleh 

keterampilan bahasa tertentu atau segala sesuatu yang membantu peserta didik dalam 

memahami dan menguasai materi pelajaran.
18

 

b) Langkah-langkah dalam penggunaan strategi al-Ta’bir al-Mushawwar 

Adapun Langkah-langkah dalam penggunaan strategi al-Ta’bir al-

Mushawwar sebagai berikut: Pertama, Guru memberikan materi mengarang 

                                                           
16Nasra L. Agel, “Penerapan Strategi Al-Ta’bir Al-Mushawwar Dalam Meningkatkan Minat 

Belajar Bahasa Arab dan Maharatul Kalam Peserta Didik Kelas X MA Al-Khairat Gentuma Raya 

Kab. Gorontalo Utara” Tesis, Makassar: PPs UIN Alauddin, 2021, h. 16. 
17Radliyah Djaenuddin dkk, Metodologi dan Strategi Alternatif Pembelajaran Bahasa Arab 

(Cet. 1; Yogyakarta: Pustaka Rihlah Group, 2005), h. 68.  
18Ulin Nuha, Ragam Metodologi & Media Pembelajaran Bahasa Arab (Cet. 1; Yogyakarta: 

Diva Press, 2016) h. 96.  
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lisan dan menjelaskan alur cerita dari gambar yang disediakan. Kedua, Guru 

boleh menunjuk peserta didik secara individu atau mengelompokkan menjadi 

beberapa kelompok. Ketiga, Guru membagikan beberapa  gambar kepada 

peserta didik sebagai media untuk bercerita. Keempat, Guru meminta kepada 

setiap individu atau kelompok untuk bercerita secara langsung sesuai dengan 

gambar yang tersedia. 

2) Strategi al-Ta’bir al-‘Ara al-Ra’isiyyah  

a) Pengertian Strategi al-Ta’bir al-‘Ara al-Ra’isiyyah  

Menurut Radliyah Djaenuddin, strategi al-Ta’bir al-‘Ara al-Ra’isiyyah adalah 

strategi yang sangat penting untuk mengasah keberanian peserta didik dalam 

mengungkapkan bahasa Arab secara spontanitas kreatif, meskipun pada awalnya 

perlu penekanan bagi peserta didik untuk berani tampil, namun bila peserta didik 

sudah terbiasa akan mehirkan iklim yang kondusif lagi menyenangkan di mana 

peserta didik memperoleh kebebasan berekspresi lewat bahasa mereka sendiri. 
19

 

b) Langkah-langkah dalam penggunaan strategi al-Ta’bir al-‘Ara al-Ra’isiyyah 

Adapun langkah-langkah dalam penggunaan strategi al-Ta’bir al-Mushawwar 

sebagai berikut:  

(1) Menentukan topik bacaan yang akan disampaikan 

(2) Membuat bacaan itu menjadi beberapa konsep inti, kemudian sampaikan 

pembelajaran lewat peta konsep dari hasil bacaan itu tanpa melihat buku 

(3) Jangan lupa untuk menerangkannya secara bertahap, kalimat perkalimat 

atau paragraph perparagraf, agar peserta didik bisa mengikuti alur tema 

tersebut dengan baik. 

                                                           
19Radliyah Djaenuddin dkk, Metodologi dan Strategi Alternatif Pembelajaran Bahasa, h. 65-

66. 
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(4) Setelah satu konsep sudah diterangkan, guru meminta pada peserta didik 

untuk mengungkapkannya kembali dengan menggunakan bahasa Arab 

yang mereka miliki. 

(5) Kemudian melanjutkan pada konsep setelahnya, guru meminta kepada 

peserta didik agar mengulanginya kembali. 

(6) Setelah semua konsep cerita dijelaskan, guru memberikan kesempatan 

kepada peserta didik agar mengulanginya dari awal sampai akhir, tanpa 

menghapus peta konsep yang tertulis di papan tulis, agar memudahkan 

peserta didik untuk menerangkan secara panjang lebar. 

(7) Meminta peserta didik untuk maju ke depan dan menjelaskan topik 

tersebut  dari awal sampai akhir. 

(8) Memberi reward bagi peserta didik yang mampu menjelaskannya sampai 

selesai 

(9) Kemudian cross check alur topic yang sudah dibahasakan oleh peserta 

didik dengan bahan bacaan yang ada. 

5. Model Pembelajaran Bahasa Arab  

a. Pengertian Model Pembelajaran Bahasa Arab 

Menurut Joyce, Weil dan Calhoum, sebagaimana yang dikutip oleh A. 

Octavia dalam bukunya yang berjudul “Model-Model Pembelajaran” mengatakan 

bahwa model pembelajaran adalah suatu dari skripsi dari lingkungan pembelajaran 

termasuk perilaku guru menerapkan dalam pembelajaran. Model pembelajaran 

memiliki banyak kegunaan mulai dari perencanaan pembelajaran dan perencanaan 
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kurikulum sampai perancangan bahan-bahan pembelajaran, termasuk program-

program multimedia.
20

 

Menurut Udin, model pembelajaran adalah kerangka konseptual yang 

menggambarkan prosedur yang sistematis dalam mengorganisasikan pengalaman 

belajar untuk mencapai tujuan belajar yang diinginkan. Model pembelajaran 

berfungsi sebagai pedoman bagi para guru yang merancang pembelajaran dalam 

merencanakan serta melaksanakan kegiatan pembelajaran. 

Menurut Trianto, model pembelajaran adalah suatu perencanaan atau pola 

yang digunakan oleh guru atau pengajar sebagai pedoman dalam merencanakan 

pembelajaran di dalam kelas atau pembelajaran tutorial. Model pembelajaran 

mengacu pada pendekatan pembelajaran yang akan digunakan, mencakup di 

dalamnya tujuan-tujuan pengajaran, tahap-tahap dalam kegiatan pembelajaran, 

lingkungan pembelajaran dan pengelolaan kelas. 

Dari beberapa pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa model pembelajaran 

bahasa Arab adalah prosedur atau pola sistematis yang digunakan oleh guru atau 

pengajar sebagai pedoman untuk mencapai tujuan pembelajaran bahasa Arab tertentu 

yang di dalamnya mencakup strategi, teknik, metode, media dan alat.
21

 

b. Ciri-Ciri Model Pembelajaran Bahasa Arab 

Pada umumnya model-model pembelajaran yang baik mempunyai ciri-ciri 

yang dapat diketahui secara umum yaitu:  

                                                           
20 Shilphy A. Octavia, Model-Model Pembelajaran (Cet. 1; Yogyakarta: CV Budi Utama, 

2020), h. 12. 
21Shilphy A. Octavia, Model-Model Pembelajaran, h. 13. 
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1) Mempunyai prosedur yang sistematis, jadi sebuah model pembelajaran 

merupakan prosedur yang sistematis untuk memodifikasi perilaku peserta didik, 

yang didasarkan pada asumsi-asumsi tertentu. 

2) Hasil belajar ditentukan secara khusus. Setiap model pembelajaran menentukan 

tujuan-tujuan khusus hasil belajar yang diharapkan dapat dicapai oleh peserta 

didik secara rinci dalam bentuk unjuk kerja yang dapat diamati. Apa yang harus 

dipertunjukan oleh peserta didik sesudah menyelesaikan urutan pembelajaran 

disusun secara rinci dan khusus. 

3) Penetapan lingkungan secara khusus. Menentukan keadaan lingkungan secara 

spesifik dalam model pembelajaran. 

4) Ukuran keberhasilan. Mendeskripsikan dan menjelaskan hasil-hasil belajar dalam 

bentuk perilaku yang harusnya diperlihatkan oleh peserta didik sesudah 

menempuh dan menyelesaikan susunan pembelajaran. 

5) Interaksi dengan lingkungan. Setiap model pembelajaran menentukan cara yang 

memungkinkan peserta didik melakukan interaksi dan bereaksi dengan 

lingkungan.
22

 

c. Macam-macam Model Pembelajaran Bahasa Arab 

Ada 5 macam model dalam pembelajaran bahasa Arab, sebagaimana yang 

dijelaskan oleh Effendy dalam bukunya yang berjudul “Metodologi Pengajaran 

Bahasa Arab” yang akan dipaparkan sebagai berikut:
23

 

 

 

                                                           
22Shilphy A. Octavia, Model-Model Pembelajaran, h. 14-15. 
23Ahmad Fuad Effendy, Metodologi Pengajaran Bahasa Arab (Malang: Misykat, 2012), h. 

42. 
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1) Pembelajaran Quantum 

Pembelajaran Quantum adalah sebuah model pembelajaran yang berusaha 

menawarkan proses belajar mengajar peserta didik dapat berlangsung dan berjalan 

dengan perasaan aman, nyaman, dan menyenangkan. Untuk mendapatkan suasana 

seperti itu, seorang guru harus bisa memahami keadaan peserta didik termasuk 

kebiasaan belajarnya, dan faktor-faktor penghambat proses pembelajarannya. Setelah 

itu baru dirancang dan diciptakan sebuah lingkungan belajar yang mendukung 

terciptanya suasan belajar tersebut. 

2) Pembelajaran Kooperatif 

Pembelajaran Cooperative Learning merupakan  sebuah model pembelajaran 

secara berkelompok, peserta didik belajar bersama dan saling membantu dalam 

membuat dan mengerjakan tugas dengan penekanan pada saling support antara 

anggota kelompok.  Peserta didik yang belajar dalam kelompok akan belajar lebih 

banyak dibandingkan dengan peserta didik yang belajar dalan system klasikal. Tujuan 

dari pada pembelajaran kooperatif adalah untuk menciptakan suatu situasi di mana 

keberhasilan bisa tercapai apabila peserta didik lain juga mencapai tujuan belajar 

tersebut. Maka pembelajaran bersifat kooperatif bukan kompetitif, dan keberhasilan 

belajar adalah keberhasilan kelompok bukan keberhasilan individu. 

3) Pembelajaran Aktif Inovatif Kreatif Efektif Menyenangkan (PAIKEM) 

PAIKEM adalah model pembelajaran yang digunakan bersama metode 

tertentu disertai dengan pengkondisikan lingkungan sedemikian rupa agar proses 

pembelajaran menjadi aktif, inovatif, kreatif, efektif dan menyenangkan. Sehingga 

para peserta didik mudah menyerap materi dan keterampilan yang diajarkan. 
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PAIKEM adalah pembelajaran yang mendorong peserta didik aktif secara fisik, social 

dan mental untuk bisa memahami dan mengembangkan kecakapan hidup. 

4) Pembelajaran Berbasis Masalah 

Problem Based Learning adalah model pembelajaran yang mengarahkan 

peserta didik menjadi aktif dalam pemecahan masalah secara berkelompok. 

Pembelajaran Berbasis Masalah membantu peserta didik dalam mengembangkan 

keterampilan berpikir mereka, dan memberikan alasan ketika mereka mencari data 

atau informasi agar memperoleh solusi untuk sebuah masalah yang otentik. 

5) Camputer Assist Language Learning (CALL) 

Antara lain: e-learning yang salah satu bentuknya adalah CALL atau 

pembelajaran bahasa melalui bantuan komputer. Penggunaan komputer dalam 

lingkup CALL dapat dibedakan menjadi 3 jenis, yaitu: komputer sebagai alat, 

komputer sebagai pelaksana perintah dari peserta didik dengan menggunakan bahasa 

pemrograman, dan yang terakhir adalah komputer sebagai alat yang memberi 

instruksi dan materi pembelajaran.
24

 

6. Metode Pembelajaran Bahasa Arab 

a. Pengertian Metode Pembelajaran Bahasa Arab 

Istilah metode berasal dari bahasa Yunani „Methodos‟ yakni serangkaian 

langkah yang memadu kearah pencapaian tujuan atau cara/prosedur yang digunakan  

untuk mencapai tujuan tertentu.
25

 Dalam bahasa Arab disebut dengan istilah 

„Thariqah‟ (طریقة) berasal dari kata  یطرق مصدره طریقة –طرق   yang berarti jalan, 

                                                           
24Rusaman, Model-Model Pembelajaran (Jakarta: Rajawali pers, 2013), h. 132.  
25Alvia Putri Prima Sari, “Tinjauan Terhadap Metode Pembelajaran Bahasa Arab”  Jurnal 

Tarbiyatuna Vol. 3. No. 2. (2018); h. 107. 
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cara, yang sinonim dengan kata uslūb yang berarti jalan, cara, metode dan system.
26

 

Sedangkan menurut Zakiyah Daradjat metode adalah suatu cara kerja yang sistematis 

dan umum, seperti cara kerja ilmu pengetahuan.
27

 Sedangkan pembelajaran sendiri 

merupakan suatu upaya yang disengaja dan direncanakan sedemikian rupa oleh pihak 

guru, sehingga memungkinkan terciptanya suasana dan aktivitas belajar yang 

kondusif bagi para peserta didik. 

Dari beberapa uraian diatas maka dapat disimpulkan bahwa metode 

pembelajaran merupakan cara yang sistematis dalam menyampaikan materi kepada 

peserta didik guna mencapai tujuan yang diinginkan.   

b. Macam-Macam Metode Pembelajaran Bahasa Arab 

Pembelajaran adalah sebuah profesi yang membutuhkan pengetahuan, 

ketrampilan dan kecermatan, sehingga membutuhkan kiat, strategi dan ketelatenan 

agar menjadi cakap dan professional. Sebuah pembelajaran akan menjadi tidak 

efektif, bahkan sia-sia atau tidak mencapai tujuan yang ditetapkan manakala tanpa 

didasari metode itu. Bahkan bisa saja penerapan metode yang tidak tepat justru akan 

menghambat jalannya pembelajaran. Oleh sebab itu penting memahami karakteristik 

sebuah metode dengan baik dan benar. Agar lebih memahami metode pembelajaran 

dalam hal ini khususnya bahasa Arab, pendidik harus memahami metode.  

Metode pembelajaran bahasa Arab dibagi menjadi dua yakni metode 

tradisional dan modern. Metode tradisional adalah metode yang menjadikan bahasa 

Arab sebagai ilmu, atau memfokuskan pada sisi ilmu bahasa yang terkait dengan 

                                                           
26A.W Munawir, Kamus al-Munawir Arab Indonesia Terlengkap (Yogyakarta: al-Munawir, 

1984), h. 1395. 
27Zakiyah Daradjat, Metodik Kḥusus Pengajaran Agama Islam (Jakarta :Bumi Aksara, 1995), 

h. 1. 
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gramatika, morfem ataupun sastra.
28

 Sedangkan metode pembelajaran bahasa Arab 

modern berorientasi pada tujuan bahasa Arab sebagai alat. Artinya, bahasa Arab 

dipandang sebagai alat komunikasi dalam kehidupan modern, dan inti dari model 

pembelajaran ini adalah penggunaan bahasa Arab secara aktif dan mampu memahami 

ucapan atau ungkapan dalam bahasa Arab. 

Agar lebih jelas, penulis akan membahas beberapa metode pembelajaran 

bahasa Arab yang hingga saat ini masih dipergunakan di sekolah-sekolah dan pondok 

pesantren, seperti metode nahwu terjemah, metode langsung, metode audiolingual 

dan metode gabungan sebagai berikut:
29

 

(a) Metode Qawaid dan Terjemah  

(1) Asumsi Dasar Metode Qawaid dan Terjemah  

Sebagaimana yang telah kita ketahui, bahwa metode ini merupakan gabungan 

dari nahwu (grammar) dan terjemahan yang merupakan bagian dari filsafat bahasa 

dan logika belajar bahasa yang mampu memperkuat kemampuan peserta didik untuk 

berfikir secara logis, mampu memecahkan masalah serta memperkuat hafalan. 

Walaupun banyak yang mengatakan metode ini terkesan monoton, kaku, mematikan 

kreatifitas peserta didik, „melumpuhkan‟ fungsi bahasa itu sendiri sebagai alat 

komunikasi hingga mengabaikan perkembangan kemampuan berbahasa peserta didik. 

Namun tidak dapat dipungkiri, banyak para ahli tata bahasa yang lahir dari model 

pembelajaran ini, dan biasa dikatakan memang pada awalnya peserta didik merasa 

„terpaksa‟ untuk belajar pola-pola kalimat yang rumit, akan tetapi dengan berjalannya 

                                                           
28D. Hidayat, Landasan Penyusunan Model Pengembangan Metode Pembelajaran Bahasa 

Arab. Disampaikan pada Workshop „Pengembangan Metodologi Pembelajaran Bahasa Arab‟ di 

STAIN Sultan Qoimuddin, Kendari, 8 Juli 2013. 
29Mulyanto Sumardi, Pengajaran Baḥasa Asing (Ṣebuaḥ Tinjauan Dari Ṣegi Metodologis) 

(Jakarta: Bulan Bintang, 1974), h.32. 



56 
 

 
 

waktu mereka mampu memahami dan menerapkan kaidah-kaidah tata bahasa 

tersebut. 

(2) Langkah-langkah Dalam Penggunaan Metode Qawaid-Terjemah  

Adapun Langkah-langkah dalam penggunaan metode Qawaid dan Terjemah 

adalah sebagai berikut:  

(a) guru mulai mendengarkan sederetan kalimat yang panjang yang telah 

dibebankan kepada peserta didik untuk menghafalkan pada kesempatan 

sebelumnya dan telah dijelaskan juga tentang makna dari kalimat-kalimat 

itu.  

(b) Guru memberikan kosa kata baru dan menjelaskan maknanya ke dalam 

bahasa lokal/bahasa ibu sebagai persiapan materi pengajaran baru.  

(c) Selanjutnya guru meminta salah satu peserta didik untuk membaca buku 

bacaan dengan suara yang kuat (Qiroah jahriah) terutama menyangkut 

hal-hal yang biasanya peserta didik mengalami kesalahan dan kesulitan 

dan tugas guru kemudian adalah membenarkan.  

(d) Kegiatan membaca teks ini diteruskan hingga sekuruh peserta didik 

mendapat giliran. Setelah itu peserta didik yang dianggap paling bisa 

untuk menterjemahkan, kemudian selanjutnya diarahkan pada pemahaman 

struktur gramatikanya. 

(b) Metode Langsung (Mubasyarah)  

(1) Asumsi Dasar Metode Langsung (Mubasyarah) 

Metode langsung adalah metode yang mengkritik dan „menyerang‟ 

penggunaan metode nahwu dan terjemah yang dianggap hanya menitikberatkan pada 

pola-pola kaidah tata bahasa. Metode ini berupaya menjadikan pembelajaran bahasa 
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asing sebagaimana anak- anak memperoleh bahasa ibunya secara langsung dengan 

komunikasi. Pembelajaran dimulai dari menyimak dan berbicara, sedangkan 

membaca dan menulis bisa dikembangkan kemudian hari, pada intinya titik tekan 

metode ini adalah menyimak dan berbicara. Penggunaan bahasa ibu sangatlah 

„diharamkan‟, tata bahasa tidak diperhatikan, kalaupun diberikan maka bukan dengan 

metode hafalan, namun dengan lisan yang lalu saja, karena memang metode yang 

ingin melakukan metode perubahan radikal dari nahwu terjemah.  

Berangkat dari asumsi dasar bahwa pembelajaran bahasa asing tidaklah jauh 

berbeda dengan belajar bahasa ibu,
30

 yaitu dengan penggunaan bahasa secara 

langsung dan komunikatif keseharian, dimana tahapannya bermula dari 

mendengarkan kata-kata, menirukan secara lisan. Berbicara secara spontan dengan 

tata bahasa fungsional dan berfungsi untuk mengontrol kebenaran ujarannya hingga 

mirip penutur asli adalah tujuan dari metode ini. 

(2) Langkah-langkah Dalam Penggunaan Metode Langsung (Mubasyarah) 

Ada beberapa langkah dalam penggunaan metode langsung (mubasyarah) 

adalah, Pertama, Guru menyampaikan tujuan pembelajaran dan memotivasi peserta 

didik untuk belajar. Kedua, Guru menyampaikan materi dengan membahas bahan ajar 

melalui kombinasi ceramah dan demonstrasi. Ketiga, Setelah materi selesai 

disampaikan, guru memberikan Lembar Kerja Peserta Didik (LKPD) kepada peserta 

didik untuk dikerjakan sebagai latihan secara individu. Kelima Selanjutnya guru 

bersama peserta didik membahas Lembar Kerja Peserta Didik (LKPD). Keenam Di 

akhir pembelajaran guru memberikan soal-soal latihan sebagai pekerjaan rumah. 

 

                                                           
30 Acep Hermawan, Metodologi Pembelajaran Bahasa Arab, (Cet. V; Bandung: PT Remaja 

Rosdakarya, 2018), h. 207. 
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(c) Metode AudioLingual 

(1) Asumsi Dasar Metode AudioLingual 

Metode Audiolingual berpijak pada beberapa asumsi adalah Pertama, Bahasa 

adalah ucapan yang sehari-hari yang diucapkan oleh orang dengan kecepatan normal. 

Maksudnya adalah bahasa adalah apa yang memang benar-benar diucapkan dalam 

kehidupan sehari-hari, bukan apa yang tertulis. Selama ini pembelajar bahasa asing 

lebih berkonsentrasi pada materi-materi bahasa yang tertulis dan diarahkan pada 

kaidah-kaidah bahasa. Kedua, Bahasa adalah ujaran. Jadi, hendaknya seorang peserta 

didik atau pembelajar bahasa asing dalam mempelajari bahasa asing dimulai dari 

mendengar dan berbicara, bukan dari membaca dan menulis. Asumsi ini diilhami oleh 

pemerolehan bahasa oleh anak yang ketika ia kecil memperoleh bahasa dengan cara 

mendengarkan kemudian berbicara. Bukan sebaliknya yang dialami oleh siswa 

„dipaksa‟ belajar untuk membaca dan menulis terlebih dahulu, sehingga wajar mereka 

mengalami kesulitan belajar bahasa asing, bahkan tak jarang „gagal‟ ditengah jalan. 

Ketiga, Setiap pembicara memiliki gaya khas masing-masing. Siswa dibebaskan 

untuk berbicara bahasa asing, sepanjang mereka mampu berkomunikasi dengan 

bahasa tersebut. Keempat, Metode ini didasarkan pada asumsi bahwa bahasa-bahasa 

di dunia ini berbeda satu dengan yang lainnya. Oleh karena itu haruslah pemilihan 

bahan ajar berbasis hasil analisis kontrastif, antara bahasa ibu dan bahasa target yang 

dipelajarinya. 
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(2) Langkah-langkah Dalam Penggunaan Metode AudioLingual 

Metode Audiolingual memiliki andil cukup besar terutama pada peserta didik 

pemula atau pengenalan ungkapan baru yang hendak dipelajari olehnya. Adapun 

langkah-langkah dalam penggunaan metode audiolingual adalah sebagai berikut: 

(a) Penyajian dialog atau bacaan pendek, dengan cara guru membacanya 

berulang kali, dan peserta didik menyimak tanpa meihat teks. 

(b) Peniruan dan penghafalan dialog atau bacaan pendek, dengan teknik 

menirukan bacaan guru kalimat per kalimat secara klasikal, sambil 

menghafalkan kalimat-kalimat tersebut.  

(c) Penyajian pola-pola kalimat yang terdapat dalam dialog atau bacaan 

pendek, terutama yang dianggap sukar, karena terdapat struktur dalam 

bahasa ibu pelajar. Ini diakukan dengan teknik dari yang umumnya 

bersifat mekanis. 

(d) Dramatisasi dialog atau bacaan pendek yang sudah dilatihkan. Peserta 

didik memeragakan atau mendramatisasikan dialog yang sudah dihafalkan 

didepan kelas secara bergantian. 

(e) Latihan membuat kalimat-kalimat lain yang sesuai dengan pola-pola 

kalimat yang sudah dipelajari.
31

 

(d) Metode Gabungan (Eklektik) 

(1) Pengertian Metode Gabungan  

Secara etimologi, kata eklektik berarti pemilihan dan penggabungan. 

Sedangkan secara terminologi, dalam referensi yang penulis baca, penulis belum 

menemukan pengertian yang secara langsung menjelaskan terkait arti terminologi 

                                                           
31 Acep Hermawan, Metodologi Pembelajaran Bahasa Arab, h. 222-224. 
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dari eklektik atau metode eklektik itu sendiri. Akan tetapi, dari arti etimologi 

“eklektik” dan beberapa uraian di atas, penulis dapat menyimpulkan bahwa metode 

eklektik itu adalah metode pilihan dan gabungan dari dua metode atau lebih. Di 

dalam bahasa Arab metode ini disebut dengan beberapa nama, antara lain: 

  32المختارة، الطریقة التوفيقية، الطریقة المزدوجةالطریقة الإنتقائية، الطریقة 
Hadirnya beberapa nama ini bukan tanpa alasan, keberagaman nama itu lahir 

karena metode ini hendak menggabungkan dan memilih aspek-aspek positif dari 

berbagai metode dan mengadopsinya.
33

 

(2) Asumsi Dasar Metode Gabungan (Eklektik) 

Metode gabungan ini, didasarkan atas beberapa asumsiadalah Pertama, Tidak 

ada metode yang ideal karena masing-masing mempunyai segi-segi kekuatan dan 

kelemahan.Kedua, Setiap metode mempunyai kekuatan yang dimanfaatkan untuk 

mengefektifkan pengajaran.Ketiga Lahirnya metode baru harus dilihat tidak sebagai 

penolakan kepada metode lainnya melainkan sebagai penyempurnaan.Keempat, 

Tidak ada satu metode yang cocok untuk semua tujuan, semua guru, semua siswa, 

dan semua program pengajaran. Kelima Yang terpenting dalam pengajaran adalah 

memenuhi kebutuhan pelajar, bukan memenuhi kebutuhan suatu metode sebab 

metode hanyalah alat. Keenam, Setiap guru memiliki kewenangan dan kebebasan 

untuk memilih metode yang sesuai dengan kebutuhan pelajar. Ketujuh, 

Mengkompromikan aspek-aspek positif dan meminimalisir aspek- apek negative dari 

berbagai metode yang ada adalah sebuah keniscayaan. Sehingga kesemuanya tidak 

saling kontradiktif atau reaktif, tapi harus dilihat sebagai sebuah proses 

penyempurnaan ke arah yang lebih baik. 

 

                                                           
32Ahmad Fuad Effendy, Metodologi Pengajaran Bahasa Arab, h. 71-72. 
33Radhiyah Zaenuddin dkk, Metodologi Dan Strategi Alternatif Pembelajaran Bahasa Arab 

(Cirebon: Pustaka Rihlah, 2005), h. 43. 
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(3) Langkah-langkah Dalam Penggunaan Metode Gabungan (Ekleltik) 

Terdapat beberapa langkah dalam penggunaan metode gabunan (eklektik) 

adalah sebagai berikut: 

(a) Pendahuluan, sebagaimana metode-metode lain. 

(b) Memberikan materi berupa dialog-dialog pendek yang rileks dengan tema 

kegiatan sehari-hari secara berulang-ulang. Materi ini mula- mula 

disajikan secara lisan dengan gerakan-gerakan, isyarat-isyarat atau 

gambar-gambar. 

(c) Peserta didik diarahkan untuk disiplin menyimak dialog-dialog tersebut 

lalu menirukan dialog yang disajikan sampai lancar.  

(d) Peserta didik dibimbing menerapkan dialog-dialog itu dengan teman- 

temannya secara bergiliran.  

(e) Setelah lancar menerapkan dialog-dialog yang telah dipelajari mereka 

diberi teks bacaan yang temanya berkaitan dengan dialog- dialog tadi. 

Selanjutnya guru memberi contoh cara membaca yang baik dan benar, 

diikuti oleh para peserta didik secara berulang-ulang.  

(f) Jika terdapat kosakata yang sulit, guru memaknainya mula-mula dengan 

isyarat atau gerakan atau gambar. Jika tidak mungkin dengan ini semua 

guru menerjemahkannya ke dalam bahasa peserta didik. 

(g) Guru mengenalkan beerapa struktur yang penting dalam teks bacaan lalu 

membahas seperlunya. 

(h) Guru menyuruh siswa menelaah bacaan lalu mendeskripsikan isinya. 

(i) Sebagai penutup, jika diperlukan, evaluasi akhir berupa pertanyaan- 

pertanyaan tentang isi bacaan yang telah dibahas. Pelaksanaannya bisa 
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saja secara individual atau kelompok sesuai dengan situasi dan kondisi. 

Jika tidak memungkinkan karena waktu, misalnya guru dapat 

menyajikannya berupa tugas yang harus dikerjakan di rumah masing-

masing peserta didik.  

Langkah-langkah sebagaimana dijelaskan di atas, memberikan gambaran 

bahwa tahapan demi tahapan perlu dilakukan untuk memenuhi tujuan pembelajaran 

yang dicita-citakan. Dengan demikian setiap langkah yang hendak dilakukan oleh 

seorang guru hendaknya bermakna dalam fungsi dan tugas untuk pencapaian tujuan 

yang diharapkan.
34

 

 

 

                                                           
34Alvia Putri Prima Sari, “Tinjauan Terhadap Metode Pembelajaran Bahasa Arab”  Jurnal 

Tarbiyatuna Vol. 3. No. 2. (2018); h. 121-125. 
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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

A. Jenis dan Lokasi Penelitian  

1. Jenis Penelitian  

Jenis penelitian yang akan penulis gunakan dalam penelitian ini adalah 

deskriptif kualitatif yaitu suatu metode yang menjelaskan atau mendeskripsikan serta 

memberikan gambaran yang berkaitan dengan situasi secara sistematis dan terperinci  

dengan apa adanya atau penelitian ini dilakukan dengan cara mengumpulkan 

informasi yang berkaitan dengan gejala yang ada.
1
 Di samping itu, Penelitian ini 

merupakan penelitian lapangan (Field Research), yaitu penelitian yang turun 

langsung ke lapangan atau masyarakat tempat penelitian, agar dapat mengetahui 

secara jelas tentang berbagai sisi.
2
  Dari objek tentang peran Dr. (HC) H. Mustafa 

Muhammad Nuri, LAS, terhadap pembelajaran bahasa Arab di Sulawesi Selatan, 

sehingga lebih menekankan pada keaslian dan tidak bertolak belakang dari teori-teori 

yang telah didapat baik dari buku-buku, jurnal dan lain-lain, melainkan dari fakta 

yang sebenarnya yang ada di lapangan atau dengan ungkapan lain lebih menekankan 

pada kenyataan yang benar-benar terjadi dalam suatu tempat atau masyarakat yang 

akan diteliti. Penelitian ini juga memberi gambaran terkait faktor-faktor, sifat-sifat 

serta hubungan antara fenomena yang telah terjadi dan yang dimiliki untuk 

                                                           
1Suharsimi Arikunto, Manajemen Penelitian, (Cet. VII; Jakarta: Rineka Cipta, 2005), h. 234.  
2Suyuthi, Metode Penelitian Agama (Pendekatan Teori dan Praktek)  (Cet. I; Jakarta: PT Raja 

GrafindoPersada, 2002), h. 69.  
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melakukan akumulasi sehingga dapat memunculkan penemuan baru.
3
 Ada juga yang 

mengatakan bahwa penelitian kualitatif adalah penelitian yang bertujuan untuk 

mengeksplorasi serta menguatkan prediksi terhadap suatu gejala berdasarkan data-

data yang didapat atau ditemukan di lapangan.
4
 

2. Lokasi Penelitian  

Menurut S. Nasution, bahwa ada tiga unsur yang sangat penting yang harus 

dipertimbangkan dalam menentukan lokasi penelitian yaitu; obyek, subyek dan 

proses.
5
 Oleh karena itu,  yang akan dijadikan sebagai obyek, subyek dan proses pada 

lokasi/tempat penelitian ini adalah di Propinsi Sulawesi Selatan (SULSEL). 

B. Pendekatan Penelitian 

Pendekatan dalam penelitian difokuskan pada pengungkapan pola pikir yang 

digunakan oleh penulis dalam menganalisis sasaran penelitian, atau dengan kata lain, 

pendekatan adalah disiplin ilmu yang dijadikan sebagai acuan dalam menganalisis 

abyek yang akan diteliti sesuai dengan logika ilmu itu. Pendekatan penelitian 

biasanya disesuaikan dengan profesi penulis, akan tetapi tidak menutup kemungkinan 

penulis menggunakan pendekatan multi disipliner.
6
 

Berdasarkan pokok permasalahan yang akan diteliti dalam penelitian ini 

adalah bagaimana peran Dr. (HC) H. Mustafa Muhammad Nuri, LAS, terhadap 

pembelajaran bahasa Arab di Sulawesi Selatan khususnya di Makassar. Adapun 

pendekatan yang akan penulis gunakan dalam penelitian ini sebagai berikut:  

                                                           
3Lexy J. Moleong, Metode Penelitian Kualitatif  (Cet. VIII; Bandung: PT Remaja Rosda 

Karya, 2000), h. 6.   
4Muh. Ilham,  “Islam dan Budaya Lokal (Kearifan Lokal Dalam Ungkapan Makassar dan 

Relevansinya Dengan Pendidikan Islam)” Disertasi (Makassar: PPs UIN Alauddin, 2014), h. 134. 
5S. Nasution, Metode Naturalistik Kualitatif  (Bandung: Tarsinto, 1996), h. 43.  
6Abdullah,  “Nilai-Nilai Dakwah Dalam Budaya Peta Kapanca Labo Compo Sampari Pada 

Upacara Suna Ro Ndoso”. Tesis, Makassar: Pascasarjana UIN Alauddin Makassar, 2020, h. 69. 
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1. Pendekatan Historis 

      Sejarah atau historis merupakan suatu ilmu yang di dalamnya mengkaji atau 

membahas tentang berbagai macam peristiwa pada masa lampau, dengan 

memperhatikan unsur tempat, waktu obyek, latar belakang dan perilaku dari peristiwa 

tersebut sehingga dapat dilacak dengan melihat kapan peristiwa itu terjadi, dimana, 

apa sebabnya dan siapa yang terlibat dalam peristiwa tersebut.
7
  

2. Pendekatan Sosiologi 

      Menurut Hasan Shadily, pendekatan sosiologi adalah suatu pendekatan yang 

memiliki tujuan untuk mempelajari manusia sebagai anggota golongan atau 

masyarakat yang memiliki keterkaitan dengan adat, kebiasaan, kepercayaan atau 

agamanya, tingkah laku atau keseniannya.
8
 Penulis meggunakan pendekatan sosiologi 

ini, untuk mengkaji kehidupan Dr. 0HC) H. Mustafa Muhammad Nuri, LAS yang 

berkaitan dengan keagamaan dan dari segi akademisi yang melakukan kegiatan-

kegiatan yang berhubungan dengan pembelajaran bahasa Arab. 

3. Pendekatan Psikologi 

      Pendekatan Psikologi adalah suatu pendekatan di mana terbentuknya 

kepribadian seseorang yang sangat dipengaruhi oleh latar belakang pendidikannya.
9
 

Secara garis besar, pendidikan dapat dibagi menjadi tiga bagian yang utama yaitu: 

pendidikan formal, pendidikan informal dan pendidikan non formal. Penulis 

menggunakan pendekatan psikologi ini untuk mengetahui dan menganalisis 

                                                           
7Taufik Abdullah, (Ed.) Sejarah dan Masyarakat  (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1987), h. 105.   
8Hasan Shadily, Sosiologi Untuk Masyarakat Indonesia  (Jakarta: Bina Aksara, 1984), h. 82.  
9Daoed Joesoef, Pendidikan Manusia dan Lingkungan Pendidikan Yang Mempengaruhinya  

(1986), h. 342.  
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kepribadian Mustafa Muhammad Nuri, baik pendidikan formal, informal maupun non 

formal yang membentuk karakter sosok Dr. (HC) H. Mustafa Muhammad Nuri, LAS.   

C. Sumber Data 

Menurut Nurhidayat Muh. said, bahwa sumber data dalam penelitian kualitatif 

adalah tindakan atau pendekatan manusia terhadap suatu latar yang bersifat alami. 

Sumber data lain adalah bahan-bahan pustaka seperti: buku-buku, majalah, dokumen, 

koran, arsip, laporan tahunan dan lain-lain sebagainya.
10

 

Data yang diharapkan dalam penelitian ini adalah terdiri dari data primer dan 

data sekunder.  

1. Data Primer 

Yang dimaksud oleh penulis sumber data primer adalah catatan hasil 

wawancara yang diperoleh langsung dari narasumber, yang terdiri dari beberapa 

orang atau informan yang dianggap memiliki relevansi dalam penelitian ini. Sumber 

data primer mencakup: keluarga yang terdiri dari keponakan beliau dua orang, dan 

para intelektual serta murid-murid beliau berjumlah 15 orang,  yang mengetahui 

tentang kondisi atau keadaan Dr. (HC) H. Mustafa Muhammad Nuri, LAS, mulai 

sejak beliau dilahirkan sampai beliau meninggal dunia.  

2. Data Sekunder 

Adapun data sekunder yang dimaksud oleh penulis adalah data-data pustaka 

yang mempunyai relevansi dan menunjang penelitian ini. Sumber data sekunder 

meliputi: buku-buku, hasil penelitian, tesis, disertasi, Koran, majalah, internet serta 

sember-sumber data lainnya yang bisa dijadikan sebagai data pelengkap.  

 

                                                           
10Nurhidayat Muh. Said, Metode Penelitian Dakwah  (Cet. I; Makassar: Alauddin University 

Press, 2013), h. 61.  
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D. Metode Pengumpulan Data 

Metode memiliki arti cara, jalan ataupun petunjuk pelaksanaan, atau petunjuk 

teknis. Sedangkan penelitian sebagaimana yang dikemukakan oleh J. Cresswell yang 

dikutip oleh J. R. Raco, bahwasannya penelitian adalah suatu proses bertahap 

bersiklus yang diawali dengan mengidentifikasi masalah atau isu-isu yang akan 

diteliti.
11

 Metode penelitian secara umum bisa didefinisikan sebagai cara atau jalan 

yang digunakan dalam suatu kegiatan ilmiah yang terencana, terstruktur, sistematis 

dan memiliki tujuan yang ingin dicapai baik secara praktis maupun secara teoritis.    

Dalam penelitian ini, Ada dua metode yang akan digunakan oleh penulis 

sebagai berikut: 

1. Library Research (Penelitian Kepustakaan) yaitu cara pengumpulan data atau 

penyelidikan melalui perpustakaan dengan memperbanyak membaca buku-buku atau 

membaca karya-karya Ilmiah yang memiliki kerterkaitan dengan masalah yang akan 

diteliti. 

2. Field Research (Penelitian Lapangan) yaitu pengumpulan data dengan turun 

langsung mengadakan penelitian lapangan terhadap obyek-obyek tertentu, dalam 

artian penulis mengadakan penelitian di dalam masyarakat melalui orang-orang yang 

lebih tau dan lebih paham tentang keadaan/kondisi Dr. (HC) H. Mustafa Muhammad 

Nuri, LAS yang sesuai dengan apa yang dibutuhkan dalam penelitian. 

Di dalam Field Research (penelitian lapangan ) penulis menggunakan metode 

pengumpulan data sebagai berikut:  

 

                                                           
11J. R. Raco, Penelitian Kualitatif Jenis Karakteristi dan Keunggulannya (Jakarta: Grasindo, 

2013), h. 5.  
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a. Metode Interview (wawancara)  

Wawancara atau interview yaitu suatu cara pengumpulan data dengan cara 

melakukan Tanya jawab secara lisan atau secara langsung antara interviewer dengan 

interviu. Interviu merupakan metode yang digunakan oleh penulis untuk dapat 

menggali informasi-informasi baik yang sifatnya laten maupun yang sifatnya 

manifest.
12

 Penelitian ini menggunakan wawancara terstruktur. Sedangkan menurut 

Sulistyo-Basuki mengemukakan bahwa wawancara terstruktur adalah wawancara 

dengan menggunakan daftar pertanyaan yang sudah disiapkan sebelumnya. Menurut 

Sutrisno Hadi bahwa wawancara merupakan sebagai proses tanya jawab lisan dimana 

dua orang atau lebih saling berhadapan secara fisik yang satu dapat melihat yang 

lainnya.
13

 Penulis menggunakan teknik wawancara terstruktur dalam penlitian ini 

agar  dapat fokus pada pokok permasalahan penelitian. 

Wawancara dilakukan kepada para informan dengan menggunakan alat 

perekam, Akan tetapi sebelum  melakukan wawancara, penulis akan meminta ijin 

terlebih dahulu agar bersedia untuk wawancarai dengan alat perekam untu 

memproleh wawancara yang akurat dan agar tidak keilangan informasi. Sebelum 

mengajukan pertanyaan, penulis menjelaskan terlebih dahulu tentang permasalahan 

yang akan diteliti dan pedoman yang dilakukan selama kegiatan wawancara 

berlangsung. Penulis selalu mengulang-mengulang dan menegaskan kembali setiap 

jawaban dari informan untuk menyesuaikan jawaban dengan pertanyaan yang 

                                                           
12M. Fachrir Rachman, Islam di Bima Kajian Histotis Tentang Proses Islamisasi dan 

Perkembangannya sampai Masa Kesultanan  (Cet. I; Yogyakarta: Lengge Printika, 2009), h. 17.  
13Sutrisno Hadi, Metodologi Research  (Yogyakarta: Yasbit Fak. Psikologi UGM, 1976), h. 

139.  
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diajukan tentang peran Dr. (HC) H. Mustafa Muhammad Nuru, LAS terhadap 

pembelajaran bahasa Arab di Sulawesi Selatan.    

b. Metode Dokumentasi  

Metode dokumentasi merupakan metode pengumpulan data melalui catatan 

lapangan yang berupa buku,  gambar-gambar, berupa foto-foto yang berkaitan dengan 

proses penelitian di lapangan. 

E. Langkah-Langkah dan Prosedur Pengumpulan Data 

Sebagai sebuah penelitian studi tokoh, dalam teknik pengumpulan data 

penelitian ini penulis berusaha melakukan langkah-langkah yang sesuai dengan 

prosedur sebagaimana layaknya sebuah karya tulis ilmiah. Adapun langkah dan 

prosedur pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan secara tiga tahap sebagai 

berikut:  

1. Tahap Orientasi, yaitu pada tahap ini penulis melakukan pengumpulan data 

secara umum yang berkaitan dengan sang tokoh yang dikaji untuk mencari hal-hal 

yang menarik dan penting untuk diteliti dalam sang tokoh tersebut. 

2. Tahap Eksplorasi, yaitu pada tahap ini penulis melakukan pengumpulan data 

lebih terarah lagi sesuai dengan fokus studi. 

3. Tahap Studi Terfokus, yaitu pada tahap ini penulis mulai melakukan studi 

secara mendalam yang difokuskan pada masalah keberhasilan, pendidikan, keunikan 

dan karya-karya sang tokoh yang anggap penting dan mempunyai pengaruh yang 

signifikan pada masyarakat atau yang berkaitan dengan pembelajaran tertentu.
14

 

 

 

                                                           
14Arief Furchan dan Agus Maimun, Studi Tokoh: Metode Penelitian Mengenai Tokoh  

(Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005)h. 47-49. 
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F. Instrumen Penelitian 

Instrumen penelitian merupakan prosedur teknis praktis yang digunakan 

dalam mengumpulkan data di lapangan dengan cara mengumpulkan informasi 

melalui catatan, rekaman, blangko penelitian, dan pedoman pertanyaan.
15

  

Instrumen penelitian adalah Penulis sebagai instrument utama. Penelitian 

menerangkan tentang alat pengumpulan data yang disesuaikan dengan jenis penelitian 

yang akan diteliti dengan mengacu kepada metodologi penelitian.
16

 

Adapun menurut Arikunto bahwa yang dimaksud dengan instrument 

pengumpulan data merupakan alat bantu yang dipilih dan digunakan oleh penulis 

dalam kegiatan mengumpulkan data, agar kegiatan pengumpulan tersebut menjadi 

sistematis dan dipermudah olehnya.
17

 Jadi instrument penelitian merupakan alat bantu 

yang dipergunakan oleh penulis dalam mengumpulkan data-data atau informasi 

terkait hal-hal yang sedang diteliti. 

Adapun alat-alat yang digunakan oleh penulis dalam mengumpulkan data atau 

informasi  sebagai berikut: 

1. Perekam Suara yaitu sebagai alat untuk merekan suara informan pada saat 

wawancara berlangsung. 

2. Pedoman Wawancara adalah alat bantu berupa daftar pertanyaan yang 

digunakan oleh penulis dalam mengumpulkan data. 

                                                           
 15Moh. Nazir, Metode Penelitian  (Cet. III; Jakarta: Ghalia Indonesia, 1988 ), h. 212. Lihat 

pula Winarto Suracmad, Pengantar Penelitian Ilmiah  (Bandung: Tarsiti, 1990), h. 257-258. 
16Sugiyono, Penelitian Kuantitatif, Kualitatif  dan R&D, (Bandung: CV. Alfabeat, 2009), h. 

85.  
17Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktis  (Jakarta: Rineka Cipta, 

2000), h. 134.   
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3. Format Dokumentasi adalah catatan peristiwa dalam bentuk tulisan lansung, 

instrumen penilaian, foto kegiatan pada saat penelitian. 

G. Teknik Pengolahan dan Analisis Data 

Mengolah data yang terkumpul dengan cara mencatat kembali secara 

terperinci data-data yang dianggap memiliki keterkaitan dengan masalah yang diteliti 

dan tujuan penelitian. Kemudian setelah itu dilaksanakan seleksi data yaitu 

menghilangkan data-data yang dianggap tidak memiliki hubungan atau keterkaitan 

dengan masalah yang diteliti dan tujuan penelitian.  

Tahap selanjutnya, semua data yang telah terkumpul akan dianalisis secara 

kualitatis, dalam arti penarikan pernyataan-pernyataan dilakukan dengan cara 

menghubungkan antara makna dari berbagai keterangan yang saling berkaitan antara 

yang satu dengan yang lainnya. Setelah itu ditarik makna yang paling tinggi 

tingkatannya. 

Analisis data dalam penelitian kualitatif, dilakukan sejak sebelum memasuki 

lapangan, selama penelitian berlangsung dan setelah selesai di lapangan. Adapun 

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis data 

kualitatif yang mengacu pada model analisis data kualitatif Miles dan Huberman yang 

terdiri dari beberapa langkah yang dimulai dengan data reduction, data display, dan 

conclustion drawing/verification.
18

 Ketiga rangkaian aktivitas teknik analisis data di 

atas yang akan penulis gunakan atau terapkan dalam penelitian ini sebagai berikut:  

 

 

                                                           

18Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D (Cet. 

XXIII; Bandung: Alfabeta, 2016), h. 337. 



72 
 

 
 

1. Data Reducation (Reduksi Data) 

 Mereduksi data berarti merangkum, memilah hal-hal yang pokok, 

memfokuskan pada hal-hal yang penting, dari tema dan polanya serta membuang 

yang tidak diperlukan. Dengan demikian, data yang telah direduksi akan 

memeberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah penulis untuk 

melakukan pengumpulan data selanjutnya bila diperlukan.
19

 

Maka dari itu Pengurangan/perangkuman data yang diperoleh dari lapangan 

penelitian dan telah dipaparkan apan adanya, dapat dihilangkan atau dimasukkan ke 

dalam pembahasan hasil penelitian, karena data yang kurang valid akan mengurangi 

keilmiahan hasil penelitian. 

2. Data Display (Penyajian Data)   

Dalam penelitian kualitatif, setelah data di reduksi, langkah analisis yang 

dilakukan selanjutnya adalah penyajian data. Penyajian data merupakan sebagai 

sekumpulan informasi tersusun yang memberikan kemungkinan adanya penarikan 

kesimpulan dan pengambilan tindakan.
20

 

Penyajian data diarahkan agar data hasil reduksi dapat terorganisikan, 

tersusun dalam pola hubungan sehingga semakin gampang untuk dipahami. Penyajian 

data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singakat, bagan, hubungan antar kategori 

serta diagram alur dan yang sejenisnya.
21

 Dengan mendisplay data dalam bentuk 

tersebut, maka akan memudahkan penulis untuk memahami apa yang terjadi, 

merencanakan rencana selanjutnya berdasarkan apa yang sudah dipahami tersebut. 

                                                           
19Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D (Cet. 

XXIII; Bandung: Alfabeta, 2016), h. 338. 

20Miles dan Huberman, Analisis Data Kualitatif  (Jakarta: UI-Press, 1992), h. 16. 
21Muh. Ilham,  “Islam dan Budaya Lokal (Kearifan Lokal Dalam Ungkapan Makassar dan 

Relevansinya Dengan Pendidikan Islam)” Disertasi (Makassar: PPs UIN Alauddin, 2014), h. 140. 
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Penyajian data yang baik dan benar merupakan satu langkah penting menuju 

tercapainya analisis kualitatif yang valid dan handal. Dalam melakukan penyajian 

data tidak mesti mendeskripsikan secara singkat, akan tetapi disertai dengan proses 

analisis yang terus menerus sampai pada proses penarikan kesimpulan. Langkah 

selanjutnya dalam proses analisis data kualitatif adalah menarik kesimpulan dan 

verifikasi data. 

3. Conclusion Drawing/Verification (Menarik Kesimpulan/Verifikasi) 

Langkah ketiga dalam proses analisis data kualitatif adalah penarikan 

kesimpulan dan verifikasi data. Langkah verifikasi data merupakan langkah menarik 

kesimpulan yang dilakukan setelah melakukan tahapan reduksi data dan penyajian 

data.
22

 Penarikan kesimpulan dan verifikasi data dalam penelitian tentang peran Dr. 

(HC). H. Mustafa Muhammad Nuri, LAS dalam pembelajaran bahasa Arab di 

Sulawesi Selatan ini dilakukan dengan melihat dari hasil penelitian yang dilakukan 

sehingga data yang diambil tidak menyimpang dari data yang diperoleh atau 

dianalisa. Ini dilakukan agar hasil penelitian secara konkrit sesuai dengan keadaan 

yang terjadi di lapangan. 

 

  

      

                                                           

22Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D (Cet. 

XXIII; Bandung: Alfabeta, 2016), h. 345  
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BAB V 

KESIMPULAN 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dalam tesis ini yang berjudul 

“Peran Dr. (HC) H. Mustafa Muhammad Nuri, LAS Dalam Pembelajaran Bahasa 

Arab di Sulawesi Selatan”, maka penulis dapat  memberikan kesimpulan  sebagai 

berikut: 

1. Pandangan para intelektual dan murid-murid terhadap sosok Dr. (HC) H. 

Mustafa Muhammad Nuri, LAS  

a. Dr. (HC) H. Mustafa Muhammad Nuri, LAS adalah sosok pengajar/dosen 

yang sangat ikhlas dalam mengajar, mendidik dan membina para murid-

murid/mahasiswanya. 

b. Dr. (HC) H. Mustafa Muhammad Nuri, LAS adalah sosok pengajar/dosen 

yang sangat langka, yang sangat susah ditemukan pengajar/dosen yang 

sama seperti beliau bukan saja di ruang lingkup UIN Alauddin Makassar 

melainkan juga se Sulawesi Selatan bahkan se Indonesia, baik dari segi 

keilmuan, kecerdasan/kepintaran, keikhlasan, ketawadhuan, kesabaran, 

kesederhanaan dan cara pengajarannya. 

c. Dr. (HC) H. Mustafa Muhammad Nuri, LAS adalah sosok teladan yang 

harus dicontoh yang harus diikuti, yang harus diimplementasikan dalam 

kehidupan sehari-hari oleh murid-muridnya, baik ketika berkata, bertindak 

dan bersikap. 
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d. Dr. (HC) H. Mustafa Muhammad Nuri, LAS adalah sosok yang tidak 

pernah marah, tidak pernah memaksa, tidak pernah membedakan siapa 

saja yang mau belajar pasti beliau ajar, beliau selalu memberi motovasi 

dan nasehat kepada para muridnya, tidak pernah keluar dari mulutnya 

kecuali yang bermanfaat saja, apa yang keluar dari mulutnya adalah 

mutiara-mutiara yang dapat memberikan pencerahan kepada semua orang, 

baik murid-muridnya, teman sejawatnya atau siapa saja, mulutnya 

dipenuhi dengan dzikir kepada Allah swt. 

e. Dr. (HC) H. Mustafa Muhammad Nuri, LAS adalah sosok yang sangat 

kharismatik, gurunya para guru, beliau adalah sosok ulama dari aspek 

seluruh kehidupan dan semua orang yang mengikuti didikannya pasti 

sukses dan berhasil, sebagai ulama beliau adalah seorang sufi, pada sisi 

lain juga beliau seorang akademisi, dan juga berfungsi sebagai bapak 

angkat semua orang dalam kebajikan. 

f. Dr. (HC) H. Mustafa Muhammad Nuri, LAS adalah sosok pengajar/dosen 

yang tidak mau memperkenalkan dirinya kepada siapapun, sebagaimana 

para wali-wali zaman dulu tidak mau memperkenalkan dirinya, para wali 

tersebut akan dikenal melalui murid-muridnya. 

2. Model Pengajaran Bahasa Arab Dr. (HC) H. Mustafa Muhammad Nuri, LAS 

Dalam Pembelajaran Bahasa Arab di Sulawesi Selatan 

a. Dr. (HC) H. Mustafa Muhammad Nuri, LAS senantiasa mengawali 

pengajarannya dengan menanyakan kesiapan mahasiswa untuk belajar dan 

menyuruh salah seorang dari mahasiswa untuk membacakan beberapa 

ayat al-Qur’an baru kemudian memulai pembelajarannya.  
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b. Dr. (HC) H. Mustafa Muhammad Nuri, LAS senantiasa memberikan 

pekerjaan rumah kepada mahasisnya diakhir pembelajaran disetiap 

pertemuan, dan akan memeriksa kembali pada pertemuan berikutnya.  

c. Dr. (HC) H. Mustafa Muhammad Nuri, LAS selalu menekankan pada 

pengajaran maharah al-Kitabah yang menekankan pada beberapa aspek 

yaitu: 

1) Mubtada’ dan Khabar 

2) Fi’il, fa’il dan Maf’ulun bih 

3) Idhafah 

4) Sifah wal Maushuf 

d. Dr. (HC) H. Mustafa Muhammad Nuri, LAS dalam pengajarannya betul-

betul menjadikan mahasiswanya paham dan menguasai setiap materi yang 

dia ajarkan.  Karena Dr. (HC) H. Mustafa Muhammad Nuri, LAS ketika 

mengajar betul-betul fokus dalam penguasaan satu materi walaupun dalam 

jangka waktu berbulan-bulan, baru setelah itu pindah ke materi yang 

lainnya. 

3. Dr. (HC) H. Mustafa Muhammad Nuri, LAS memiliki banyak kontribusi 

dalam perkembangan pembelajaran bahasa Arab di Sulawesi Selatan yang meliputi: 

a. Dekan Fakultas Adab IAIN Alauddin Makassar dari tahun(1968-1985) 

dan tahun (1990-1997). 

b. Direktur sekaligus pengajar di lembaga Bahasa, dan juga Dr. (HC) H. 

Mustafa Muhammad Nuri, LAS lah yang menyeleksi dan yang menguji 

para pengajar bahasa Arab yang akan mengajar di lembaga bahasa 

tersebut. 
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c. Mengarang buku-buku bahasa Arab 

d. Membuat Majalah Dinding Berbahasa Arab  

e. Membuka Pembelajaran Bahasa Arab di Rumah 

f. Inisiator terbentuknya kerjasama antara IAIN/UIN Alauddin Makassar 

dengan Timur Tengah khususnya al-Azhar. Kerjasama tersebut terbukti 

dengan hadirnya dosen atau pengajar dari Mesir di IAIN/UIN Alauddin 

Makassar. Kehadiran pengajar dari Timur Tengah tersebut sangat 

membantu para mahasiswa dalam mengembangkan kemampuan dan 

penguasaan bahasa Arab, khususnya maharah al-Kalam dan maharah-

maharah yang lainnya pada umummnya. 

g. Dr. (HC) H. Mustafa Muhammad Nuri, LAS menjadi narasumber atau 

pemateri setiap ada seminar bahasa Arab, baik di dalam kampus maupun 

di luar kampus. 

h. Dr. (HC) H. Mustafa Muhammad Nuri, LAS seorang pendidik yang 

mendidik dan membina guru-guru dan dosen bahasa Arab, sehingga dalam 

kurung waktu yang tidak terlalu lama dari tahun 1970-1985 kebutuhan 

tenaga pengajar bahasa Arab khususnya di lingkup IAIN Alauddin 

Makassar dan Wilayah Kordinasinya bisa terpenuhi. 

i. Pelopor metode eklektik 

B. Implikasi 

Setelah melakukan penelitian, terdapat beberapa saran yang dapat diberikan 

oleh penulis sebagai berikut:  

1. Kepada dosen atau guru bahasa Arab yang ada di Sulawesi Selatan agar dalam 

pembelajaran bahasa Arab disarankan untuk mengajar dengan menggunakan 
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model pengajaran dan buku-buku yang ditulis oleh Dr. (HC) H. Mustafa 

Muhammad Nuri, LAS kepada para mahasiswa atau siswanya. 

2. Kepada penentu kebijakan dalam bidang pendidikan agar hasil penelitian ini 

dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam rangka meningkatkan mutu 

pendidikan bahasa Arab di Sulawesi Selatan. 

3. Kepada peneliti selanjutnya, diharapkan dapat mengembangkan penelitian ini 

supaya orang-orang dapat mengetahui betapa banyak peran dan kontribusi Dr. 

(HC) H. Mustafa Muhammad Nuri, LAS terhadap perkembangan pebelajaran 

bahasa Arab di Sulawesi Selatan. 



159 
 

. DAFTAR PUSTAKA 

Al-Qur’an al-Karim 

Abdullah,  “Nilai-Nilai Dakwah Dalam Budaya Peta Kapanca Labo Compo Sampari 
Pada Upacara Suna Ro Ndoso”. Tesis, Makassar: Pascasarjana UIN Alauddin 
Makassar, 2020. 

Abduh Muhammad, “Minat Mahasiswa Terhadap Pembelajaran Bahasa Arab (Analisis Pada 
Mahasiswa STAIN Watampone)”  Tesis, Makassar: PPs UIN Alauddin, 2017 

Abdullah Syarifuddin, “In  Memoriam Mustafa Nuri LAS”, Kompasiana, 12 Agustus 
2017. 

Abdullah Taufik, (Ed.) Sejarah dan Masyarakat, Jakarta: Pustaka Firdaus, 1987.   

Ahira Anne, Terminologi Kosa Kata, Jakarta: Aksara, 2012. 

Agel Nasra L, “Penerapan Strategi Al-Ta’bir Al-Mushawwar Dalam Meningkatkan 
Minat Belajar Bahasa Arab dan Maharatul Kalam Peserta Didik Kelas X MA 
Al-Khairat Gentuma Raya Kab. Gorontalo Utara” Tesis, Makassar: PPs UIN 
Alauddin, 2021. 

Arsyad Azhar, Bahasa dan Metode Pengajarannya, Cet. III; Yogyakarta: Pustaka 
Pelajar, 2010. 

Arif Syamsuddin, Jaringan Pesantren di Sulawesi Selatan 1928-2005, Jakarta: Badan 
Litbang dan Diklat Kementrian Agama, 2008. 

Arikunto Suhaesimin, Dasar-Dasar Evaluasi Pendidikan,  Jakarta: Bumi Aksara, 
1995.  

..............,Arikunto Suharsimi, Manajemen Penelitian, Cet. VII; Jakarta: Rineka Cipta, 
2005. 

Arimbi Horoepoetri dan Santoso, Peranan Pembangunan  Jakarta: PT Binakarsa, 
2012 

Asy‟ari M., “Metode, Sistem dan Prinsip Pembelajaran Bahasa Arab yang Inovatif,  
An-Nabighoh 20, no. 02 2018. 

Badaruddin Taufik, Brain Ware Leadership Mastery, Jakarta: Alex Media 
Komputindo, 2007.  

Chairina Zeni,  Peranan Syekh Muhammad Idris al-Marbawi dalam Pengembangan 
Bahasa Arab Tesis Medan: PPs UIN Sumatra Utara, 2016. 

Daradjat Zakiyah, Metodik Khusus Pengajaran Agama Islam, Jakarta: Bumi Aksara, 
1995.   

Daryanto, Media Pembelajaran Peranannya Sangat Penting Dalam Memenuhi 
Tujuan Pembelajaran, Yogyakarta: Gava Media, 2011. 

……..., Daryanto, Evaluasi Pendidikan, Jakarta: PT Rineka Cipta, 2001. 

Daradjat Zakiyah, Metodik Kḥusus Pengajaran Agama Islam  Jakarta :Bumi Aksara, 
1995. 



160 
 

 
 

Djaenuddin Radliyah dkk, Metodologi dan Strategi Alternatif Pembelajaran Bahasa 
Arab Cet. 1; Yogyakarta: Pustaka Rihlah Group, 2005. 

Djiwandono M. Sunardi, Tes Bahasa Dalam Pengajaran, Bandung: ITB, 1996.  

Depdikbud, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta: Balai Pustaka, 1990.  

Depertemen Agama, Kurikulum IAIN/STAIN Tahun 1999 yang Disempurnakan , 
Jakarta: Ditbinperta, 1997. 

Depertemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahannya, Semarang: Toha Putra, 1989. 

Depertemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta: 
Balai Pustaka, 1988. 

Effendy Ahmad Fuad, Metodologi Pengajaran Bahasa Arab, Malang: Misykat, 2012. 

Fachrir Rachman M., Islam di Bima Kajian Histotis Tentang Proses Islamisasi dan 
Perkembangannya sampai Masa Kesultanan, Cet. I; Yogyakarta: Lengge 
Printika, 2009. 

Fahimah Ilyas Husnuh, Lontaraq Suqkuna Wajo: Telaah Ulang Awal Islamisasi di 
Wajo, Ciputat: Sekolah Pasca Sarjana UIN Syarif Hidayatullah, 2011. 

Furchan Arief dan Agus Maimun, Studi Tokoh: Metode Penelitian Mengenai Tokoh, 
Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005. 

Haddade Hasyim, Permainan Sebagai Media Pembelajaran Bahasa Arab Teori dan 
Aplikasinya, Makassar: Alauddin University Press, 2013. 

Hadi Sutrisno, Metodologi Research, Yogyakarta: Yasbit Fak. Psikologi UGM, 1976.  

Hamka, Sejarah Ummat Islam , Jilid IV, Cet. II; Jakara: Bulan Bintang, 1976.  

Hamalik Oemar, Kurikulum dan Pembelajaran, Jakarta: Bumi Aksara, 2009 

…….., Hamalik Oemar, Kurikulum dan Pembelajaran, Cet. I; Jakarta: Bumi Aksara, 
1995.  

Hamid Abdul dkk, Pembelajaran Bahasa Arab, Malang: UIN Malang Press, 2008.  

Hasan Mukhtar al-Thahir, Ta’lim al-Lughah al-‘Arabiyah Lighairi al-Nathiqina Biha, 
Makkah: al-Dar al-Alamiyah, 2011. 

Hermawan Acep, Metodologi Pembelajaran Bahasa Arab, Bandung: PT Remaja 
Rosdakarya, 2014. 

……..., Hermawan Acep, Metodologi Pembelajaran Bahasa Arab, Cet. V; Bandung: 
PT Remaja Rosdakarya, 2018.   

Hidayat D, Landasan Penyusunan Model Pengembangan Metode Pembelajaran 
Bahasa Arab. Disampaikan pada Workshop „Pengembangan Metodologi 
Pembelajaran Bahasa Arab‟ di STAIN Sultan Qoimuddin, Kendari, 8 Juli 
2013. 

Huberman dan Miles, Analisis Data Kualitatif, Jakarta: UI-Press, 1992.  

Ibrahim Muhammad, Efektifitas Penerapan Bahan Ajar Mustafa M. Nuri Dalam 
Pembelajaran Bahasa Arab Dengan Pola Kalima Dasar Terhadap Siswa 



161 
 

 
 

Kelas 12 Madrasah Aliyah Pondok Pesantren Sultah Hasanuddin Wilayah 
Bajeng Kabupaten Gowa. Tesis, Makassar: PPs UIN Alauddin Makassar, 
2014. 

Ibrahim dan Nana Sudjana, Penelitian dan Penilaian Pendidikan, Bandung: Sinar 
Baru Algensindo, 2001. 

Ihsan Khairul,  Peran Syekh Yusuf al-Qardhawi dalam Pengembangan Bahasa Arab, 
Tesis Medan: PPs UIN Sumatra Utara, 2018. 

Ilham Muh, Islam dan Budaya Lokal Kearifan Lokal Dalam Ungkapan Makassar dan 
Relevansinya Dengan Pendidikan Islam, Disertasi Makassar: PPs UIN 
Alauddin, 2014. 

Irham Muhammad, Psikologi Pendidikan: Teori dan Aplikasi Dalam Proses 
Pembelajaran, Yogyakarta: Ar-Ruz Media, 2013. 

Iskandari Ahmad dkk, al-Wasith fi al-Adab al-Arabiy wa Tarikhiy, Mesir: Dar Ma‟rif.  

J. Moleong Lexy, Metode Penelitian Kualitatif, Cet. VIII; Bandung: PT Remaja 
Rosda Karya, 2000.   

Joesoef Daoed, Pendidikan Manusia dan Lingkungan Pendidikan Yang 
Mempengaruhinya, 1986.  

Kadir Ahmad Abdul, Ulama Bugis, Makassar: Indobis, 2008. 

Kementrian Agama, Al-Qur’an Transliterasi Per Kata dan Terjemahan Per Kata, 
Jakarta: Cipta Bagus Segera, 2011. 

Mahyudin Erta, “Model Pembelajaran Diskoveri Sebagai Strategi Pembelajaran 
Bahasa Arab”, Arabiyat  Vol. 1. No. 2, 2014. 

Majid Abdul, Strategi Pembelajaran, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2013. 

Madjidi Busyairi, Metodologi Pengajaran Bahasa Arab, Yogyakarta: Sumbangsih 
Offset, 1994. 

Miarso, Belajar dan Pembelajaran, Yogyakarta: Teras, 2012.  

M. Mulyono Antin, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta: Depertemen Pendidikan 
dan Kebudayaan Republik Indonesia, 1988. 

Muh. Said Nurhidayat, Metode Penelitian Dakwah, Cet. I; Makassar: Alauddin 
University Press, 2013. 

Munawir A. W, Kamus al-Munawir Arab Indonesia Terlengkap, Yogyakarta: al-
Munawir, 1984..   

Muradi Ahmad, “Tujuan Pembelajaran Bahasa Asing (Arab) DI Indonesia”, Al-
Maqoyis Vol. 1. No. 1, 2013. 

Mustafa Ibrahim dkk, Al-Mu’jam Al-Wasith,  Cet. IV; Istanbul: Al-Maktabah Al-
Islamiyah, 2004. 

Nazir Moh., Metode Penelitian, Cet. III; Jakarta: Ghalia Indonesia, 1988. 

Nasution S., Metode Naturalistik Kualitatif, Bandung: Tarsinto, 1996. 



162 
 

 
 

Noorduyn J, De Islamisering Van Makassar, dalam BKI, No. 112, 1956. 

Nuha Ulin, Ragam Metodologi & Media Pembelajaran Bahasa Arab Cet. 1; 
Yogyakarta: Diva Press, 2016. 

Nuri Mustafa dan Hafsah Intan, Al-‘Arabiyyah Al-Muyassarah, Makassar: Alauddin 
Press University, 2015. 

Octavia Shilphy A., Model-Model Pembelajaran  Cet. 1; Yogyakarta: CV Budi 
Utama, 2020. 

Pidato Promosi Doktor Honoris Causa H. Mustafa Muhammad  Nuri Pelopor Metode 
Elektik Dalam Pengajaran Bahasa Arab di IAIN Alauddin, Makassar: IAIN 
Alauddin, 11 November 2004.   

Prima Sari Alvia Putri, “Tinjauan Terhadap Metode Pembelajaran Bahasa Arab”  
Jurnal Tarbiyatuna Vol. 3. No. 2. 2018. 

Rachman M. Fachrir, Islam di Bima Kajian Histotis Tentang Proses Islamisasi dan 
Perkembangannya sampai Masa Kesultanan, Cet. I; Yogyakarta: Lengge 
Printika, 2009. 

Raco J. R, Penelitian Kualitatif Jenis Karakteristi dan Keunggulannya, Jakarta: 
Grasindo, 2013.  

Reid Anthony, Shoutes Asia in the Age of Cammerce 1640-1680, terj. Muchtar 
Pabottingi, Asia Tenggara dalam Kurun Niaga 1450-1680 Jakarta: Yayasan 
Obor Indonesia, 1992. 

Rusaman, Model-Model Pembelajaran  Jakarta: Rajawali pers, 2013.  

Sabaruddin Ikram, Problematika Pembelajaran Bahasa Arab di  Madrasah Aliyah 
Negeri Bau-Bau, Tesis, Makassar: Fakultas Pascasarjana, Universitas Islam 
Negeri Alauddin, 2009. 

Sabit M, Gerakan Dakwah H. Muhammad As’ad al-Bugisi, Disertasi Makassar: PPs 
UIN Alauddin, 2012.  

Shadily Hasan, Sosiologi Untuk Masyarakat Indonesia, Jakarta: Bina Aksara, 1984. 

Sewang Ahmad  M, Islamisasi Kerajaan Gowa, Cet. II; Jakarta: Yayasan Obor 
Indonesia, 2005. 

Suekamto Soerjono, Sosiologi Suatu Pengantar Jakarta: Rajawali Pers, 2009 

Sugiyono, Belajar  dan Pembelajaran, Teori dan Konsep Dasar, Bandung: Remaja 
Rosdakarya, 2001.  

…….. ..Sugiyono, Penelitian Kuantitatif, Kualitatif  dan R&D, Bandung: CV. 
Alfabeat, 2009.  

Sumardi Mulyanto, Pengajaran Baḥasa Asing (Ṣebuaḥ Tinjauan Dari Ṣegi 
Metodologis) Jakarta: Bulan Bintang, 1974. 

Suprijono Agus, Cooperative Learning Teori dan Aplikasi PAIKEM, Yogyakarta: 
Pustaka Pelajar, 2011. 

 Suracmad Winarto, Pengantar Penelitian Ilmiah, Bandung: Tarsiti, 1990. 



163 
 

 
 

Suryanegara Mansyur, Islam Dalam Sejarah dan Kultur  Nusantara, Yogyakarta: 
Pustaka Pelajar, 1999. 

Suyuthi, Metode Penelitian Agama (Pendekatan Teori dan Praktek), Cet. I; Jakarta: 
PT Raja Grafindo Persada, 2002. 

Syamsir dan Torang, Organisasi & Manajemen (Perilaku, Struktur, Budaya & 
Perubahan Organisasi)  Bandung: Alfabeta, 2014 

Syuhadak, Pengajaran Bahasa Arab Bagi Muslim Indonesia, Malang: UIN Malang 
Press, 2006.  

Tim Penyusun, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta: Balai Pustaka, 2002. 

Trianto, Mendesain Model Pembelajaran Inovatif-progresif, Jakarta: Kencana 
Premada Media Group, 2010. 

Ulandari Septi, Peran Imam Zarkasyi dalam Pengembangan Bahasa Arab, Tesis 
Medan: PPs UIN Sumatra Utara, 2018. 

Umam Chatibul, Aspek-aspek Fundamental Dalam Bahasa Arab, Cet. I; Bandung: 
Ma‟rif, 1980. 

Wahab Abd dan Mamlu‟atul Ni‟mah, Memahami Konsep Dasar Pembelajaran 
Bahasa Arab Cet. 1; Malang: UIN-Maliki Press, 2011. 

 

 



 

 

 LAMPIRAN 

























LAMPIRAN-LAMPIRAN  

      

 

 

 

 

 

 

 

Wawancara Dengan Bapak Prof. Dr. KH. Najmuddin HS, M.A (Ketua MUI   

Sulawesi Selatan) 

 

  

 

 

 

 

 

 

Wawancara Dengan Bapak Dr. KH. Baharuddin HS, M.A (Ketua MUI Kota 

Makassar) 



 

                                          

 

 

 

 

 

Wawancara Dengan Bapak Prof. Dr. H. Mardan, M.Ag (Wakil Rektor I 

Bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga UIN Alauddin Makassar) 

 

Wawancara Dengan Bapak Prof. Dr. H. Mardan, M.Ag (Wakil Rektor I 

Bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga) 

                                                                       

 

 

 

 

 

 

Wawancara Dengan Bapak Prof. Dr. H. M. Dahlan M, M.Ag (Dosen 

Fakultas Adab dan Humaniora UIN Alauddin Makassar) 

 



 

                                                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

Wawancara Dengan Bapak Dr. H. Kamaluddin Abu Nawas, M.Ag (Wakil 

Rektor IV Bidang Kerjasama dan Pengembangan Lembaga UIN 

Alauddin Makassar) 

                                                      

 

 

 

 

 

 

Wawancara Dengan Bapak Dr. Andi Darussalam, M.Ag (Dosen Fakultas 

Ushuluddin dan Filsafat UIN Alauddin Makassar) 



                                                

 

 

 

 

 

 

 

Wawancara Dengan Bapak Dr. Muhammad Harjum, M.Ag (Dosen Bahasa 

dan Sastra Arab UIN Alauddin Makassar) 

                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

Wawancara Dengan Bapak Drs. Mukamiluddin, M.A (Dosen Bahasa dan 

Sastra Arab UIN Alauddin Makassar) 



                                                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wawancara Dengan Dr. Khairuddin, M.Hum (Dosen Bahasa dan Sastra 

Arab UIN Alauddin Makassar) 



 

Foto almarhum Dr. (HC) H. Mustafa Muhammad Nuri, LAS bersama mahasiswa 

sekaligus murid-muridnya di Pascasarjana UIN Alauddin Makassar 



 

 

LAMPIRAN-LAMPIRAN 

1. Data Wawancara 

2. Foto-Foto Penting 



 Abdul Muthalib atau akrab dipanggil dengan Thalib 

atau Abdul, lahir di Desa Simpasai, Kecamatan 

Lambu, Kabupaten Bima Nusa Tenggara Barat pada 

tanggal 24 April 1994 yang merupakan anak ke 5 dari 

6 bersaudara buah cinta dari pasangan bapak H. M. 

Noor bin H. Abdul Muthalib dan ibu Hj. Hamidah 

binti Adam. 

Mengawali pendidikan dasarnya di SDN 2 

Simpasai dan lulus pada tahun 2006. Pada tahun yang sama juga penulis melanjutkan 

studinya di MTS Ulil Albab Simpasai dan lulus pada tahun 2009. Setamat dari 

sekolah MTS Ulil Albab, penulis langsung melanjutkan studinya di Pondok Pesantren 

Al-Husainy Kota Bima di bawah bimbingan dan asuhan Alm. Tuan Guru  Drs. KH. 

Ramli bin H. Ahmad, M.Ap. (Qori’ Internasional Bima dan Dewan Hakim Nasional) 

dan penulis dinyatakan lulus pada tahun 2012. 

Penulis mengawali pendidikannya ke jenjang perguruan tinggi pada tahun 

2012 di Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar (UIN) Sulawesi Selatan dan 

mengambil jurusan Pendidikan Bahasa Arab (PBA) di Fakultas Tarbiyah dan 

Keguruan, dan selesai pada tahun 2016. Pada tahun 2017 penulis menjadi mahasiswa 

di Ma’had Al-Birr Universitas Muhammadiyah Makassar (UNISMUH) pada program 

I’dad Al-Lughawiyyah (persiapan bahasa). Pada tahun yang sama pula penulis 

melanjutkan studinya pada program S2 Pascasarjana Universitas Islam Negeri 

Alauddin Makassar. Penulis pernah aktif dalam Kesatuan Para Pecinta Bahasa Arab 

(Al-Wahyu), sebagai pembimbing tahsin al-Qur’an di Ma’had Darul Ausat (MTSN 1 

Makassar) dan pada tahun 2019-2022 penulis menjadi Dosen pada program Baca 

Tulis Qur’an (BTQ) Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar,  

 


	01.BAB 1 MUSTAFA NURI-2.pdf (p.1-48)
	02.BAB II RIWAYAT HIDUP.pdf (p.49-81)
	03 ..pdf (p.82-92)
	05.BAB V KESIMPULAN-1.pdf (p.93-97)
	06.DAFTAR PUSTAKA.pdf (p.98-102)
	07 lampiran.pdf (p.103)
	8 lampiran.pdf (p.104)
	9 lampiran.pdf (p.105)
	10 lampiran.pdf (p.106)
	11 lampiran.pdf (p.107)
	12 lampiran.pdf (p.108)
	13 lampiran.pdf (p.109)
	14lampiran.pdf (p.110)
	15 lampiran.pdf (p.111)
	16lampiran.pdf (p.112)
	17lampiran.pdf (p.113)
	18 lampiran.pdf (p.114)
	19.LAMPIRAN TESIS.pdf (p.115-121)
	20 riwayat.pdf (p.122)

