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ABSTRAK 

Nama   : Fatihah Saning 

NIM   : 20100117092 

Judul Skripsi          : Pengembangan Pendidikan Islam Melalui Bahasa Melayu di 

Pattani  Selatan Thailand  

 

Tujuan penelitian adalah untuk: 1) Untuk mengetahui bagaimana 

pengembangan pendidikan Islam di Patani Thailand Selatan. 2) Untuk mengetahui 

bagaimana peran bahasa Melayu terhadap pengembangan pendidikan Islam di Patani 

Thailand Selatan 

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan 

sosiologis yang mengambil lokasi di Patani Selatan Thailand, yaitu Tadika Masjid Raja 

Fathoni. Sumber data dalam penelitian ini adalah kepala sekolah, guru peserta didik di 

Tadika Masjid Raja Fathoni serta masyarakat di Pattani.  

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Pendidikan Islam di Pattani bermula 

sejak Islam datang dan menetap di Patani yaitu pada abad ke-15, lembaga pendidikan 

terdiri dari pendidikan informal, pendidikan non formal dan pendidikan formal. Bahasa 

Melayu sangat besar peranannya dalam  penulisan, pengajaran dan sosial budaya 

pendidikan Islam di Pattani. 

Implikasi penelitian ini adalah bahasa Melayu pada masyarakat Pattani harus 

dilestarikan penggunaannya baik dalam bidang penulisan, pengajaran serta kehidupan 

sosial pendidikan Islam. Karena bahasa Melayu adalah bahasa ibu yang menjadi ciri 

khas dari masyarakat Pattani. 



 

 

1 

 

 

 BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Sistem Pendidikan Tradisional Melayu adalah sistem yang muncul di Patani, 

sejak abad ke-17 dengan institusi seperti madrasah dan masjid. Masjid bukan hanya 

sebagai tempat beribadah, tetapi juga pusat pengajian dan penyebaran agama Islam. 

Perkembangan pendidikan Islam di Patani terlaksana melalui sistem pondok. Pondok 

berasal dari bahasa Arab “funduq” artinya “bangunan untuk pengembara.” Menurut 

Awang Had Salleh, pondok ialah sebuah institusi pendidikan kampung yang 

mengendalikan pengajian agama Islam. Guru yang mengajar dikenal sebagai Tuan 

Guru dan diakui keahliannya oleh penduduk kampung untuk mengajar mereka yang 

ingin melanjutkan pengajian agama Islam.1 

Proses islamisasi di Patani tidak bisa dilepaskan dari peranan pendidikan. Pada 

tahap awal, pendidikan informal sangat berperan, yaitu kontak antara mubaligh dengan 

rakyat setempat. Selanjutnya ditindaklanjuti dengan munculnya pendidikan nonformal, 

dan terakhir pendidikan formal. Pada tahap awal, pendidikan Islam di Patani Thailand 

Selatan dilaksanakan pendidikan al-Qur’an. Pengajian al-Qur’an sesuatu yang mesti 

dipelajari oleh setiap muslim. Hal ini tertuang dalam sabda Rasulullah saw: 

 .
ُ
مَه

ه
 وَعَل

َ
رْآن

ُ
ق
ْ
مَ ال

ه
عَل
َ
مْ مَنْ ت

ُ
ك ُ يْْ

َ
الَ: خ

َ
ِّ ق ي ب ى

َّ
 عَنِ الن

ُ
ه
ْ
ُ عَن

ه
َ اللَّ مَان رَضِى

ْ
 عَنْ عُث

 رواه البخاري 

 

 

1 M. Zamberi A. Malek, Patani dalam Tamadun Melayu (Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan 

Pustaka, 1994), h. 92. 
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Artinya: 
Sebaik-baik kalian adalah orang yang belajar al-Qur`ân dan mengajarkannya. 
(HR Imam al-Bukhari) 

Pengajian al-Qur’an ini dilaksanakan di masjid dan di rumah-rumah Tok Guru.2 

Di setiap kampung ada rumah Tok Guru yang dijadikan tempat pengajian al-Qur’an. 

Selanjutnya muncullah pendidikan pondok.3 Berposisi sebagai lembaga pendidikan 

yang amat penting di Selatan Thailand.4 

Pendidikan merupakan faktor terpenting dalam membangun bangsa dan negara. 

Pendidikan berperan dalam terciptanya masyarakat yang cerdas dan dapat membantu 

negara menuju kemakmuran. Program pendidikan yang dirancang oleh pemerintah 

Thailand di empat wilayah Melayu dianggap berhasil. Pada tahun 1990, jumlah sekolah 

umum di wilayah Patani, Naratiwat, Yala, dan Satun, mencapai 1.216 buah; 

mengalahkan jumlah sekolah swasta Islam milik Melayu Patani yang hanya mencapai 

189 buah. Kira-kira 202.972 orang pelajar Islam belajar di sekolah pemerintah dan 

hanya 22.423 orang pelajar yang menuntut ilmu di sekolah agama.5  

Pelaksanaan pendidikan di Thailand, berdasarkan Undang-Undang  Dasar 

kerajaan Thai (Kod Mai Raj Thammanum) tahun 1997 pasal 3 ayat 43 disebutkan 

bahwa setiap warga Thai memiliki hak yang sama untuk mendapatkan pendidikan 

formal dari tingkat dasar sampai menengah yaitu 12 tahun. Pemerintah harus 

 

2 Saiful Akhyar Lubis, Konseling Islami Kiai dan Pesantren (Yogyakarta: ELSAQ Press, 

2007), h. 169. 

3 Seni madakakul, Sejarah Patani (Thailand: Bangkok Majlis Agama Islam Bangkok, 1996), h. 

43. 

4 Haidar Putra Daulay, Dinamika Pendidikan Islam di Asia Tenggara, h. 131. 

5 Dedi Supriyadi, Sejarah Peradaban Islam (Bandung: Pustaka Setia, 2008), h. 121. 
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menyelenggarakan tanpa memungut biaya apapun.6 Realisasi undang-undang tersebut, 

sistem pendidikan formal baik dari tingkat dasar maupun menengah diselenggarakan 

oleh pemerintah dan swasta. 

Sejak abad ke-17 bahasa Melayu dan aksara Jawi menjadi media pendidikan 

Islam, selain sebagai alat komunikasi bisnis dan pemerintahan. Dengan bahasa Melayu 

dan aksara Jawi juga, para guru agama Islam menulis kitab-kitab dan risalah untuk 

bahan ajar kepada murid-murid Nusantara mereka. Di kerajaan Melayu pada abad ke-

7 bahasa Melayu telah berkembang menjadi satu elemen penting sejarah 

perkembangan masyarakat dan budaya Nusantara. Peran penting bahasa tersebut 

sejalan dengan proses islamisasi dimana bahasa Melayu menjadi lingua franca tidak 

saja untuk interaksi sosial, diplomasi politik dan perdagangan, tapi juga agama Islam. 

Pendidikan adalah bimbingan yang diberikan kepada seseorang agar ia 

berkembang secara maksimal. Dengan demikian, pendidikan Islam sebenarnya sudah 

mulai dapat dirumuskan. Akan tetapi ingatlah ini hanya sebagian dari pendidikan. 

Yaitu pendidikan oleh orang lain. Pendidikan oleh diri sendiri dan pendidikan oleh 

lingkungan tidak disebut pendidikan ini adalah pendidikan dalam arti sempit. Definisi 

inilah yang kita ambil. Definisi inilah selanjutnya yang digunakan dalam tulisan ini, 

dan teori-teori yang akan dibicarakan hanyalah mencakup teori-teori pendidikan untuk 

pendidikan seperti itu dalam keluarga, masyarakat, dan terutama di sekolah.7 

 

6 Undang-undang Dasar Kerajaan Thai (Raj Tham Manum Heing Raj Anajak Thai 2540) 

(Bangkok: J. Film Proses Company Limited, 1997), h. 12.  

7 Ahmad Tafsir, Ilmu Pendidikan Islam (Cet.IV, Bandung: 2016), h. 36. 



4 

 

 
 

Kata “Islam” dalam “pendidikan islami” menunjukan warna  pendidikan 

tertentu, yaitu pendidikan yang berwarna Islam. Pendidikan yang islami, yaitu 

pendidikan yang berdasarkan Islam.8 

Pendidikan Islam pada khususnya bersumberkan nilai-nilai dalam 

menanamkan dan membentuk sikap hidup yang dijiwai oleh nilai-nilai agama Islam, 

juga mengembangkan kemampuan berilmu pengetahuan sejalan dengan nilai-nilai 

Islam yang melandasinya. Pendidikan Islam selain berisikan tentang sikap dan tingkah 

laku masyarakat menuju hidup perseorangan dan bersama, juga berisikan kemampuan 

dalam ilmu pengetahuan yang sejalan dengan nilai-nilai Islam yang menjadi dasarnya.9 

Secara umum, bahasa didefinisikan sebagai lambang. Bahasa adalah alat 

komunikasi yang berupa lambang bunyi yang dihasilkan alat ucap manusia. 

Sebagaimana kita ketahui, bahasa terdiri atas kata-kata atau kumpulan kata. Masing-

masing mempunyai makna, yaitu hubungan abstrak antara kata sebagai lambang objek 

atau konsep yang diwakili kumpulan kata atau kosa kata itu oleh ahli bahasa disusun 

secara alfabetis, atau menurut urutan abjad, disertai penjelasan dan kemudian 

dibukukan menjadi sebuah kamus atau leksikon.10 

Bahasa Melayu dalam konteks ini dilihat sebagai salah satu unsur penting 

kebudayaan Islam dimana pendidikan merupakan unsur utamanya. Proses evolusi, 

perubahan dan juga perkembangannya hingga menjadi bahasa yang digunakan secara 

luas (lingua franca) bersamaan dengan penggunaan tulisan Jawi yaitu tulisan Arab 

untuk bahasa Melayu. Bahasa Melayu dan tulisan Jawi menjadi satu kesatuan yang 

tidak bisa dipisahkan satu sama lain. Dan keduanya berfungsi sebagai bahasa dan 

 

8 Ahmad Tafsir, Ilmu Pendidikan Islam, h. 33. 

9 Uci Sanusi dan Rudi Ahmad Suryadi, Ilmu Pendidikan Islam (Cet. I; Yogyakarta: CV Budi 

Utama), h. 7-8. 

10 Mulyati dalam Sitti Aminah, Bahasa Indonesia Untuk Perguruan Tinggi (Cet.I; Bandar Aceh 

: April 2020), h.1. 
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aksara pendidikan Islam Nusantara berarti penerimaan dan penggunaan bahasa Melayu 

dan tulisan Jawi dalam kehidupan.11 

Perkembangan bahasa Melayu melesat mengikuti penyebaran agama Islam, 

baik dari sisi kebahasaan maupun dari produksi naskah, risalah dan kitab-kitab 

berbahasa Melayu. Penyebaran agama Islam inheren menjadi bagian dari kemampuan 

bahasa Melayu. Fungsi bahasa Melayu sebagai bahasa pendidikan dan pengajaran 

agama mengalami pengayaan kosa kata dan konsep dari bahasa Arab yang 

menunjukkan bahwa Islam Nusantara bersifat akomodatif terhadap unsur lokal.12 

Pada saat yang sama, Islam Nusantara tidaklah anti budaya Arab, akan tetapi 

untuk melindungi Islam dari Arabisasi dengan memahaminya secara kontekstual. Islam 

Nusantara tetaplah berpijak pada akidah tauhid sebagaimana esensi ajaran Islam yang 

dibawa Nabi Muhammad saw. Arabisasi bukanlah esensi ajaran Islam. Karenanya, 

kehadiran Islam Nusantara bukanlah respon dari upaya Arabisasi atas percampuran 

budaya Arab dengan ajaran Islam, akan tetapi menegaskan pentingnya sebuah 

keselarasan dan kontekstualisasi terhadap budaya lokal sepanjang tidak melanggar 

esensi ajaran Islam.13 

Bangsa Melayu Patani merupakan bangsa minoritas di Selatan Thailand. 

Mayoritas masyarakat di Thailand berbangsa Thai dan mereka berbahasa Thai. 

Sedangkan masyarakat Patani berbangsa, berbudaya Melayu dan beragama Islam. 

Proses islamisasi di Patani tidak bisa dilepaskan dari peranan pendidikan dan peranan 

 

11 Jajat Burhanuddin, Islam dalam Arus Sejarah Indonesia (Jakarta: Kencana, 2017), h. 160. 

12 Akhmad Sahal dan Munawir Aziz, Islam Nusantara: Dari Ushul Fiqih Hingga Paham 

Kebangsaan (Bandung: Mizan, 2015), h. 17. 

13 Zainul Milal Bizawie, Materpiece Islam Arus Sejarah Indonesia (Jakarta: Kencana, 2016), 

h. 4-5. 
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bahasa. Pada tahap awal pendidikan informal sangat berperan, yaitu kontak informal 

antara muballigh dengan rakyat setempat selanjutnya ditindaklanjuti dengan 

munculnya pendidikan non formal dan terakhir pendidikan formal. 

Kebiasaan pengajian agama Islam di masyarakat Patani mengutamakan bahasa 

Melayu sebagai bahasa pengantar, bahasa tulisan buku, dan bahasa dalam belajar 

mengajar di dalam kelas atau di luar. Oleh karena itu kegunaan bahasa Melayu di 

masyarakat Patani dianggap sebagai bahasa dasar di kalangan mereka dalam kehidupan   

sehari-sehari seperti di bidang sosial, komunikasi dan lain-lain. Sedangkan dalam 

pandangan pemerintah bahasa ini bukan bahasa dasar bahkan hanya dianggap sebagai 

bahasa daerah saja, sehingga tidak ada perkembangan terhadap bahasa Melayu di sana. 

Patani pernah menjadi sebuah negara merdeka dan telah menjadikan bahasa 

Melayu sebagai bahasa utama/bahasa resmi dalam semua urusan kehidupan warganya. 

Setelah perjanjian Inggris pada tahun 1909, secara resmi Patani berada di bawah 

pemerintahan Siam (kemudian bertukar nama dengan negara Thai/Thailand). 

Kedudukan bahasa Melayu sebagai bahasa utama bangsa Melayu Patani dalam 

kehidupan mereka khususnya dalam bidang pendidikan, menyebabkan pemerintah 

Thai merasa curiga terhadap kedudukan bahasa Melayu. Sejarah pendidikan bahasa 

Melayu di Patani tergantung kepada suhu politik pemerintah Thai. Berbagai dasar 

Siamisasi penduduk Melayu di Selatan Thai oleh Phibun Songkram telah dilaksanakan, 

namun bangsa Melayu tetap berusaha menyediakan alternatif penyelamat kepada 

permasalahan ini agar identitas bahasa Melayu dan Islam terus terpelihara. Bagi 

pemerintah Thailand, mereka juga berusaha menghapuskan sekolah-sekolah, 

kemudian menyediakan juga sedikit pengajaran agama di sekolah kebangsaan. Guru-

guru yang mengajar pula bukan dari lulusan yang terbaik dalam bidang agama maupun 
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bidang bahasa Melayu, tetapi semua guru yang mempunyai potensi dalam bidang 

agama maupun bahasa Melayu. Sekolah pondok dan Tadika sangat berperan penting 

dalam melestarikan bahasa Melayu di Patani. Sejak berlaku krisis keamanan di Selatan 

Thai pada tahun 2005, kerajaan Thai mulai menitikberatkan tentang identitas bangsa 

Melayu Patani khususnya dalam bidang keagamaan dan bahasa. Kerajaan mulai 

membuka subjek agama dan bahasa Melayu di sekolah-sekolah milik kerajaan. 

Kerajaan telah mengambil guru-guru agama dan bahasa Melayu menjadi guru di 

sekolah milik kerajaan di samping penggunaan bahasa Melayu yang meluas dalam 

berbagai program dan aktivitas masyarakat di Selatan Thai.14 

Menurut hemat penulis hal tersebut berhubungan erat karena masyarakat di 

Patani bisa dikatakan menggunakan bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar di bidang 

pendidikan Islam contohnya di Pondok Pesantren, di Ma’had, di Madrasah, di Tadika 

(Taman Didikan Kanak-kanak) dan sebagainya. Maka penulis tertarik untuk membahas 

tentang “Pengembangan Pendidikan Islam melalui Bahasa Melayu di Pattani  

Selatan Thailand”. 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan dari latar belakang yang telah dipaparkan di atas, maka penulis 

merumuskan beberapa permasalahan yang akan dibahas lebih lanjut dalam karya 

ilmiah ini, sebagai berikut: 

1. Bagaimana pengembangan pendidikan Islam di Pattani  Selatan Thailand? 

2. Bagaimana peran bahasa Melayu terhadap pengembangan Pendidikan Islam di 

Pattani Selatan Thailand? 

 

14 Phaosan Jehwae, Sejarah Pendidikan Bahasa Melayu Di Patani Selatan Thai (Patani: Jan, 

2019), h.15-16. 
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C. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus 

Table 1.1 

Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus 

Fokus Deskripsi Fokus 

1. Perkembangan pendidikan Islam di 

Pattani Selatan Thailand 

1. Perkembangan Islam di Patani 

Selatan Thailand 

a. Sejarah masuknya Islam di 

Patani Selatan Thailand 

b. Latar belakang perkembangan 

pendidikan Islam di Patani 

Thailand Selatan 

c. Lembaga dan metode 

pendidikan Islam di Pattani 

Selatan Thailand 

2. Peranan bahasa Melayu terhadap 

pengembangan pendidikan Islam 

di Pattani Selatan Thailand 

 

2. Peran bahasa Melayu 

a. Peranan dalam Bidang 

Penulisan Pendidikan Islam 
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b. Peranan dalam Bidang 

Pengajaran Pendidikan Islam 

c. Peranan dalam Bidang Sosial 

Budaya Pendidikan Islam 
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D. Kajian Pustaka 

Berbagai hasil penelusuran karya ilmiah berupa hasil penelitian terhadap 

beberapa literatur, penulis menemukan penelitian terdahulu yang memiliki kaitan 

dengan penelitian lapangan (field research) dan literatur pustaka (library research) 

berupa jurnal-jurnal yang memiliki kajian terkait dengan masalah yang penulis teliti 

dan dapat dijadikan sumber inspirasi dalam menuangkan ide-ide dan gagasan dalam 

penelitian, yaitu sebagai berikut: 

1. Penelitian yang dilakukan oleh Ening Hermiti dengan judul Islam dan 

Perkembangan Bahasa Melayu. Hasil penelitian menunjukan bahwa penyebaran 

agama Islam di Nusantara berpengaruh pada sistem aksara (Arab Jawi), bentuk 

serapan, bidang penyerapan, dan transliterasi Arab Latin. Persamaan antara 

penelitian yang dilakukan oleh Ening Hermiti dan peneliti jika dilihat dari judul 

maka sama-sama meneliti tentang bahasa Melayu. Sedangkan perbedaannya jika 

dilihat dari lokasi penelitian, maka Ening Hermiti meneliti di Selat Malaka dan 

Peneliti meneliti di Pattani Selatan Thailand. Penelitian yanh dilakukan Ening 

Hermiti sebatas tentang perkembangan bahasa Melayu, belum membahas tentang 

perannya dalam pengembangan pendidikan Islam. 

2. Penelitian yang dilakukan oleh Sifa Fauziah dengan judul Sejarah Perkembangan 

Pendidikan Islam di Thailand Selatan (Patani) pada abad ke XVII sampai XX M. 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pada tahun 1961 pemerintahan Thai 

mengeluarkan suatu kebijakan yaitu mengubah Pondok Tradisional menjadi 

sistem Pondok Modern atau Sekolah Pondok Swasta. Adanya perubahan itu 

menjadikan pemerintah Thai ikut serta dalam mendirikan pondok di Patani, 
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dengan tujuan memasukan sistem pendidikan semi sekuler di lembaga pondok 

yang pada akhirnya bisa melahirkan pelajar yang dapat berbahasa Thai dan 

mempunyai semangat sebagai warga negara Thai. Persamaan antara penelitian 

yang dilakukan oleh Sifa Fauziah dan peneliti jika judulnya maka sama-sama 

meneliti tentang perkembangan pendidikan Islam. Sedangkan perbedaannya jika 

dilihat dari jenis penelitian maka Sifa Fauziah meneliti dengan jenis penelitian 

kepustakaan dan Peneliti menggunakan penelitian kualitatif. Selain itu, dalam 

penelitiannya hanya membahas tentang perkembangan pendidikan Islam, belum 

mengaitkan tentang peran bahasa Melayu dalam perkembangan pendidikan 

Islam. 

3. Penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Yusron dengan judul Sistem 

Pendidikan Agama Islam di Patani Thailand Studi kasus pada Sekolah 

Sasnaksuksa (Sayap). Hasil penelitian menunjukan bahwa sistem pendidikan 

agama Islam di Sekolah Sasnaksuksa (Sayap) berlandaskan al-qur’an dan hadis 

disertai dengan kecintaan terhadap tanah air dan sang raja. Pengaplikasian model 

pendidikan di sekolah tersebut bercorak resmi-sekuler yakni proses pembelajaran 

dilaksanakan dua bagian bidang pendidikan secara terpisah yaitu pendidikan 

agama dan umum. Persamaan antara penelitian Muhammad Yusron dan Peneliti 

jika dilihat dari judul maka sama-sama meneliti tentang pendidikan agama Islam. 

Sedangkan perbedaan jika dilihat dari lokasi penelitian maka Muhammad Yusron 

meneliti di Sekolah Sasnaksuksa (Sayap) dan peneliti di Pattani Selatan Thailand. 

Penelitian tersebut belum membahas tentang perkembangan pendidikan Islam 

dan peran bahasa Melayu dalam perkembangannya. 
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4. Jurnal yang berjudul “Sejarah Pendidikan Bahasa Melayu di Patani Selatan 

Thai”. Membahas bahwa sistem pendidikan tradisional Melayu adalah sistem 

yang muncul di Patani, sejak abad ke-17 dengan institusi seperti madrasah dan 

masjid. Masjid bukan hanya sebagai tempat beribadah, tetapi juga pusat 

pengajian dan penyebaran agama Islam. Perkembangan pendidikan Islam di 

Patani terlaksana melalui sistem pondok. Persamaan antara jurnal yang ditulis 

oleh Budiman dan peneliti jika dilihat dari judul maka sama-sama membahas 

tentang bahasa Melayu yaitu sejarah pendidikan bahasa Melayu dan 

pengembangan pendidikan Islam melalui bahasa Melayu. Jika dilihat dari lokasi 

penelitian maka sama-sama meneliti di Patani Thailand Selatan. Sedangkan 

perbedaannya jika dilihat dari judul maka Budiman meneliti seputar sejarah 

pendidikan bahasa Melayu dan Peneliti meneliti tentang pengembangan 

pendidikan Islam melalui bahasa Melayu. 

5. Penelitian yang dilakukan oleh Azizul Hakim dengan judul Komunikasi Bahasa 

Melayu (Studi Penerapan Bahasa Melayu pada Mahasiswa Fakultas Ilmu 

Komunikasi Universitas Islam Riau). Hasil penelitian menunjukan bahwa 

mahasiswa yang beretnis Melayu bukan tidak mau menggunakan bahasa Melayu 

di lingkungan Fakultas Ilmu Komunikasi tetapi hanya ingin menghargai dan 

tidak ingin terjadi kesalahpahaman dalam penggunaan bahasa Melayu kepada 

mahasiswa yang bukan beretnis Melayu. Persamaan antara penelitian yang 

dilakukan oleh Azizul Hakim dan peneliti jika dilihat dari judul maka sama-sama 

meneliti tentang bahasa Melayu. Sedangkan perbedaannya jika dilihat dari lokasi 

penelitian maka Azizul Hakim meneliti di Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas 

Islam Riau dan Peneliti meneliti di Patani Thailand Selatan. Selain itu, dalam 
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penelitian tersebut belum membahas tentang peran bahasa Melayu dalam 

pengembangan pendidikan Islam. 

E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

a. Untuk mengetahui bagaimana pengembangan pendidikan Islam di Patani Thailand 

Selatan. 

b. Untuk mengetahui bagaimana peran bahasa Melayu terhadap pengembangan 

pendidikan Islam di Patani Thailand Selatan 

2. Kegunaan Penelitian. 

Adapun kegunaan penelitian yang dimaksud adalah sebagai berikut: 

a. Secara akademik: sebagai bahan informasi untuk memperkaya nuansa keilmuan 

terkait peran bahasa Melayu dalam pengembangan pendidikan Islam di Patani 

Thailand Selatan. 

b. Secara Praktis: Memberikan informasi serta referensi kepada masyarakat secara 

menyeluruh tentang pengembangan pendidikan Islam dan peran bahasa Melayu 

terhadap pengembangan pendidikan Islam di Patani Thailand Selatan. 

c. Bermanfaat sebagai acuan standar atau referensi, khususnya penelitian mengenai 

peran bahasa Melayu terhadap pengembangan pendidikan Islam di Patani Thailand 

Selatan.
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BAB II 

TINJAUAN TEORITIS  

A. Pengertian Pengembangan  

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia nomor 18 tahun 2002, 

pengembangan adalah kegiatan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bertujuan 

memanfaatkan kaidah dan teori ilmu pengetahuan yang telah terbukti kebenarannya 

untuk meningkatkan fungsi, manfaat, dan aplikasi ilmu pengetahuan dan teknologi 

yang telah ada atau menghasilkan teknologi baru. Pengembangan adalah suatu proses 

yang dipakai untuk mengembangkan dan memvalidasi produk pendidikan. Penelitian 

ini mengikuti suatu langkah-langkah secara siklus. Langkah penelitian atau proses 

pengembangan ini terdiri atas kajian tentang temuan penelitian produk yang akan 

dikembangkan, mengembangkan produk berdasarkan temuan-temuan tersebut, 

melakukan uji coba lapangan sesuai dengan latar di mana produk tersebut akan dipakai, 

dan melakukan revisi terhadap hasil uji lapangan.15 

Pada hakikatnya pengembangan adalah upaya pendidikan baik formal maupun 

non formal yang dilaksanakan secara sadar, terencana, terarah, teratur, dan 

bertanggung jawab dalam rangka memperkenalkan, menumbuhkan, membimbing, 

mengembangkan suatu dasar kepribadian yang seimbang, utuh, selaras, pengetahuan, 

keterampilan sesuai dengan bakat, keinginan serta kemampuan kemampuan sebagai 

bekal atas prakarsa sendiri untuk menambah, meningkatkan, mengembangkan diri ke 

 

15 Hamdani Hamid, Pengembangan Sistem Pendidikan di Indonesia, (Bandung: Pustaka Setia, 

2013), h. 125. 
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arah tercapainya martabat, mutu dan kemampuan manusiawi yang optimal dan pribadi 

mandiri.16 

B. Pendidikan Islam  

1. Pengertian Pendidikan Islam 

Dalam bahasa Arab ada beberapa istilah yang biasa digunakan dalam 

pengertian pendidikan antara lain: “Tarbiyah”. Asal kata “rabba” (mendidik) atau 

pendidikan.17 Kata rabba (mendidik), sudah digunakan pada zaman Nabi Muhammad 

saw., seperti terlihat dalam QS. al-Isra’/17:24, yang berbunyi:18 

لِّ 
ُّ
احَ ٱلذ

َ
هُمَا جَن

َ
ضۡ ل فى

ۡ
ا. وَٱخ يْٗ ي صَغى يَانِى

مَا رَبَّ
َ
بِّ ٱرۡحَمۡهُمَا ك ل رَّ

ُ
حۡمَةى وَق نَ ٱلرَّ  مى

Terjemahnya:   

Dan rendahkanlah dirimu terhadap keduanya dengan penuh kasih sayang dan 
ucapkanlah,”Wahai Tuhanku Sayangi keduanya sebagaimana mereka berdua 
telah mendidik aku pada waktu kecil.  

Tuhan bersifat mendidik, mengasuh, memelihara dan juga mencipta. Hasan 

Langgulung mengatakan bahwa istilah pendidikan atau dalam bahasa Inggrisnya 

disebut education, berasal dari bahasa latin educare yang berarti memasukkan sesuatu, 

memasukkan ilmu ke kepala orang. 

Adapun pengertian pendidikan menurut istilah, dikemukakan beberapa 

pendapat para ahli tentang pengertian pendidikan sebagai berikut: 

 

16 Hamdani Hamid, (Bandung: Pustaka Setia, 2013), h. 127. 

17 Muhammad Yunus, Kamus Arab (Indonesia-Arab, Arab-Indonesia) (Surabaya: Wacana 

Intelektual, 2016), h. 575. 

18 Departemen Agama RI, al-Quran dan Terjemahnya, h. 284. 
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Menurut H. M. Arifin, pendidikan adalah usaha orang dewasa secara sadar 

untuk membimbing dan mengembangkan kepribadian serta kemampuan dasar peserta 

didik dalam bentuk formal dan nonformal.19 

Istilah “pendidikan Islam” terjalin dari dua kata, pendidikan dan Islam. Dalam hal ini, 

kata kuncinya adalah “Islam” berfungsi sebagai sifat, penegas dan pemberi ciri khas 

bagi kata “pendidikan”. Dengan demikian pendidikan Islam adalah pendidikan yang 

secara khas memiliki ciri islami, berbeda dengan konsep atau model pendidikan yang 

lain. Apabila dalam pendidikan lainnya cukup mengetahui hal yang berkenaan dengan 

pengetahuan yang disampaikan, maka dalam pendidikan Islam masih dituntut 

melaksanakannya atau mengamalkan ajaran dan nilai-nilai pendidikan Islam dalam 

kehidupan sehari-hari. Untuk memperoleh pengertian pendidikan Islam yang lebih 

jelas, penulis menguraikan beberapa pendapat dari para ahli tentang pendidikan Islam, 

di antaranya adalah Ahmad D. Marimba mengatakan bahwa pendidikan Islam adalah 

bimbingan jasmani dan rohani berdasarkan hukum-hukum agama Islam menuju 

terbentuknya kepribadian utama menurut ukuran-ukuran Islam. 

Dari uraian di atas, dapat dikemukakan bahwa pendidikan Islam berupaya 

membimbing dan mengembangkan potensi manusia. Untuk itu diperlukan usaha-usaha 

yang sistematis yang berdasarkan ajaran agama Islam, baik di dalam kehidupan pribadi 

maupun dalam kehidupan bermasyarakat. 

Berdasarkan beberapa pengertian pendidikan Islam yang penulis kemukakan di 

atas, dapat ditarik kesimpulan, bahwa pendidikan Islam adalah semua usaha berupa 

bimbingan dan pertolongan yang dilakukan secara sadar oleh pendidik terhadap peserta 

 

19 Imam Bawani, Tradisionalisme dalam Pendidikan Islam (Surabaya: Usana Offset Printing, 

1993), h. 59. 
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didik. Ini dilakukan dalam proses perkembangan dan pertumbuhan jasmani dan rohani 

menuju terbentuknya kepribadian muslim yang bertakwa kepada Allah swt.. Dan 

menjauhi larangan serta menjalankan apa yang diperintahkan-Nya.20 

Istilah pengembangan pendidikan Islam menurut Muhaimin dapat bermakna 

sempit dan luas. Secara sempit, pengembangan berarti bagaimana menjadikan 

pendidikan Islam yang lebih besar, merata dan meluas pengaruhnya dalam konteks 

pendidikan pada umumnya. Secara luas, bagaimana menjadikan pendidikan Islam lebih 

baik, bermutu, dan lebih maju sejalan dengan ide-ide dasar atau nilai-nilai Islam itu 

sendiri yang seharusnya selalu berada di depan dalam merespons dan mengantisipasi 

berbagai tantangan pendidikan.21 

Azyumardi Azra memiliki sejumlah pemikiran tentang pendidikan Islam yang 

bersifat konseptual dan strategis, yakni: 

a. Pendidikan sebagai prasyarat pembentukan masyarakat madani. Kemajuan bangsa 

tidak akan terwujud tanpa pendidikan. Pendidikan bukan hanya memberikan 

pengetahuan kepada peserta didik, tetapi juga membentuk kesadaran mereka akan 

hak dan kewajiban mereka sebagai warga negara. 

b. Perlunya modernisasi pendidikan Islam, yang dimaksud di sini adalah 

mengupayakan pengembangan kajian Islam sebagai disiplin keilmuan universitas, 

peningkatan kualitas sumber daya manusia, serta pembentukan sekolah-sekolah 

yang unggul. 

c. Pendidikan multikultural, yang dimaksud di sini adalah Pendidikan agama yang 

 

20 Munirah, Lingkungan dalam Perspektif Pendidikan Islam (Makassar: Alauddin Press, 2011), 

h. 14-17. 

21 Abuddin Nata, Tokoh-tokoh Pembaruan Pendidikan Islam di Indonesia, (Jakarta: PT 

RajaGrafindo Persada, 2005), h. 406-412. 
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diberikan harus menggunakan orientasi baru dan menekankan pada perspektif 

multikulturalisme serta mengajarkan mengenai pengakuan dan penghormatan 

terhadap perbedaan. 

d. Transformative learning, yang dimaksud di sini adalah mengajak umat muslim agar 

mau melakukan refleksi atas berbagai musibah yang tiada henti di bumi Indonesia. 

e. Integrasi ilmu umum dan ilmu agama, yang dimaksud di sini adalah pendekatan 

umum (Barat) dan pendekatan agama (Timur) dalam kajian dan pendidikan Islam 

merupakan bagian yang seharusnya tidak dipertentangkan. Kedua pendekatan 

tersebut sebaiknya dipadukan guna mendominasikan pemikiran Islam.22 

2. Tujuan Pendidikan Islam 

Tujuan ialah arah, haluan, atau yang dituju. Menurut Zakiah Dradjat, tujuan 

ialah suatu yang diharapkan tercapai setelah suatu usaha atau kegiatan selesai. Karena 

pendidikan merupakan suatu usaha dan kegiatan yang berproses, maka tujuannya 

bertahap dan bertingkat. Tujuan pendidikan Islam merupakan suatu keseluruhan dari 

kepribadian seseorang, berkenaan dengan seluruh aspek kehidupan.23 

Zakiah Dradjat membagi empat tujuan pendidikan, yaitu tujuan umum, tujuan 

akhir, tujuan sementara, dan tujuan operasional. 

a. Tujuan umum ialah tujuan yang akan dicapai dengan semua kegiatan, baik dengan 

pengajaran atau dengan cara lain yang meliputi seluruh aspek kemanusiaan, baik 

 

22 Abuddin Nata, Tokoh-tokoh Pembaruan Pendidikan Islam di Indonesia, (Jakarta: PT 

RajaGrafindo Persada, 2005), h. 406-412. 

23 Bahaking Rama, Nilai-Nilai Pendidikan Islam Dalam Syair Kelong (Nyanyian) Religius 

Bahasa Makassar (Cet. I; Makassar: Alauddin Press University, 2013), h. 52. 
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sikap, tingkah laku, penampilan, dan kebiasaan maupun pandangan (insan kamil) 

pada setiap tingkat umur manusia. 

b. Tujuan akhir ialah terbentuknya manusia yang berkepribadian muslim yang hingga 

akhir hayatnya selalu beriman dan bertaqwa kepada Allah swt. 

Firman Allah swt. dalam QS Ali Imran/3: 102, yang berbunyi:   

 .
َ
مُون سۡلى

م مُّ
ُ
نت
َ
 وَأ

َّ
لَ  إى

نَّ
ُ
مُوت

َ
 ت
َ
 ۦوَلَ هى اتى

َ
ق
ُ
 ت
َّ
َ حَق

ه
 ٱللَّ

ْ
وا
ُ
ق
َّ
 ٱت
ْ
وا
ُ
ينَ ءَامَن ذى

ه
هَا ٱل يُّ

َ
أ
 يَ  َٰٓ

Terjemahnya: 

Wahai orang-orang yang beriman! Bertakwalah kepada Allah sebenar-benar 
takwa kepada-Nya dan janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan muslim.24 

c. Tujuan sementara ialah tujuan yang akan dicapai setelah anak didik diberi sejumlah 

pengalaman tertentu yang direncanakan dalam suatu kurikulum pendidikan formal. 

d. Tujuan operasional ialah tujuan praktis yang akan dicapai dengan sejumlah kegiatan 

pendidikan tertentu.25 

Menurut Abdul Rahman al-Nawawi ada empat tujuan umumnya yaitu: 

Pendidikan akal dan persiapan pikiran. Pendidikan Islam memandang dengan penuh 

terhadap pemikiran, renungan, dan meditasi. Allah menyuruh untuk memikirkan langit 

dan bumi supaya kita bergantung kepada akal untuk sampai kepada keimanan yang 

sempurna kepada Allah. 

Menumbuhkan potensi-potensi dan bakat-bakat asal pada anak didik. Islam 

adalah agama fitrah, adalah fitrah yang manusia ciptakan sesuai dengannya, tidak ada 

kesukaran dan perkara yang luar biasa. Islam memandang bahwa tugas pendidikan 

 

24 Departemen Agama RI, al-Quran dan Terjemahnya, h. 63. 

25 Bahaking Rama, Nilai-Nilai Pendidikan Islam Dalam Syair Kelong Kelong (Nyanyian) 

Religius Bahasa Makassar, h. 52-54. 
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Islam adalah menguatkan fitrah kanak-kanak menjauhkan diri dari kesesatan, dan tidak 

menyelewengkan dari kesucian dan kelurusannya. 

a. Menaruh perhatian pada kekuatan dan potensi generasi muda dan mendidik mereka 

sebaik-baiknya. 

b. Berusaha untuk menyeimbangkan segala kekuatan dan kesediaan-kesediaan 

manusia.26 

3. Fungsi Pendidikan Islam 

Fungsi pendidikan Islam meliputi tiga hal sebagai berikut: 

a. Menumbuh kembangkan peserta didik ke tingkat yang normatif yang lebih baik, 

dengan kata lain, fungsi pendidikan Islam merupakan kristalisasi dari nilai-nilai 

yang terkandung dalam landasan dasar pendidikan Islam tersebut yaitu al-Qur’an 

dan Hadis. Adapun mengenai interpretasi dan pemahaman harus senantiasa dinamis 

disesuaikan dengan tuntutan zaman dan kondisi masyarakat. 

b. Melestarikan ajaran Islam dalam berbagai aspek, dalam hal ini berarti ajaran Islam 

itu dijadikan tetap, tidak berubah, dibiarkan murni seperti keadaan semula, sekaligus 

juga dipertahankan kelangsungan eksistensinya hingga waktu yang tak terbatas. Hal 

ini khususnya yang menyangkut tekstual al-Quran dan Hadis. Adapun mengenai 

interpretasi dan pemahaman harus senantiasa dinamis disesuaikan dengan tuntutan 

zaman dan kondisi masyarakat. 

c. Melestarikan kebudayaan dan peradaban Islam, dalam arti buah budi dan kemajuan 

yang dicapai umat Islam secara keseluruhan mencakup pengetahuan, kepercayaan, 

moral, hukum, adat serta prestasi yang mereka capai.27 

 

26 Soleha dan Rada. Ilmu Pendidikan Islam   (Cet.I; Bandung: Shiddiq Press, 2011), h. 39-45. 

27 Soleha dan Rada, Ilmu Pendidikan Islam, h. 45-46 
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Khursid Ahmad sebagaimana dikutip Ramayulis, membagi dua fungsi 

pendidikan Islam yakni: 

a. Alat untuk memelihara, memperluas dan menghubungkan tingkat-tingkat 

kebudayaan, nilai-nilai tradisi dan sosial, serta ide-ide masyarakat dan negara. 

b. Alat untuk mengadakan perubahan, inovasi dan perkembangan yang secara garis 

besarnya mencakup ilmu pengetahuan serta keterampilan yang baru ditemukan dan 

melatih tenaga-tenaga manusia yang produktif untuk menemukan perubahan sosial 

dan kemampuan ekonomi secara seimbang. 

Dengan demikian fungsi pendidikan Islam dapat mengarahkan manusia agar 

mampu mengembangkan amanah dari Allah, yakni menjalankan tugas-tugas hidupnya 

bumi ini, baik sebagai hamba Allah yang harus tunduk dan taat terhadap segala aturan 

ataupun sebagai khalifah Allah di muka bumi ini, yang menyangkut tugas khalifah 

terhadap diri sendiri, rumah tangga, masyarakat serta alam sekitarnya. 

Untuk itu, pendidikan Islam harus mampu menjadikan penyalur nilai-nilai yang 

ada dalam perantara kehidupan manusia supaya tetap eksis ke permukaan. Oleh karena 

itu, menurut Arifin, pendidikan Islam harus mampu menyerap, mengelola, dan 

menganalisa serta menjabarkan aspirasi dan identitas nilai yang dianut oleh suatu 

masyarakat. Artinya, pendidikan Islam harus mampu mengalihkan dan 

menginternalisasikan identitas masyarakat pada peserta didiknya, sekaligus mampu 

mewarnai perkembangan dengan warna dan nilai Islam. 

Jika semua fungsi tersebut di atas tertanam dan dihayati oleh peserta didik, 

maka mampu menjadi alat kontrol bagi manusia dalam melaksanakan setiap 

kegiatannya di muka bumi ini. Seluruh aktivitasnya dengan senantiasa bernuansa 

ibadah kepada Allah dan untuk kepentingan seluruh umat manusia. Oleh karena itu, 
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pendidikan Islam mempunyai tanggung jawab yang sangat besar, harus dipikul oleh 

institusi pendidikan Islam, dalam upaya mengantarkan peserta didik pada tujuan 

pendidikan yang diinginkan.28 

C. Pengembangan Pendidikan Islam 

Pemikiran pengembangan pendidikan Islam yang dimaksud adalah mengajak 

seseorang untuk berpikir analitis-kritis, kreatif dan inovatif dalam menghadapi 

berbagai praktik dan isu aktual di bidang pendidikan. Dalam hal ini, pemikiran tentang 

pengembangan pendidikan Islam bermuara pada tiga masalah pokok, yakni: 

1. Foundational Problems  

Foundational Problems merupakan masalah-masalah pondasi pendidikan 

Islam. Permasalahan fondasi terdiri dari religious foundation (pondasi agama), 

philosophic foundational problem (permasalahan pondasi filosofis), fondasi yuridis 

atau hukum, empiric/ scientific foundational.29 

2. Structural Problems  

Structural Problems merupakan masalah-masalah struktural pendidikan Islam. 

Permasalahan struktur terdiri dari: 

a. Struktur demografis dan geografis bisa dikategorikan ke dalam kota, pinggiran 

kota, desa dan desa terpencil. 

b. Struktur perkembangan jiwa manusia bisa dikategorikan ke dalam masa kanak-

kanak, remaja, dewasa dan manula. 

 

28 Soleha dan Rada, Ilmu Pendidikan Islam, h. 46-48 

29 Hamdani Hamid, Pengembangan Sistem Pendidikan di Indonesia. (Bandung: Pustaka Setia, 

2013), h. 129. 
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c. Struktur ekonomi bisa dikategorikan ke dalam kaya, menengah  dan miskin. 

d. Struktur rumah tangga bisa dikategorikan karir dan non  karir. 

3. Operational Problems 

Operational Problems merupakan masalah-masalah operasional pendidikan 

Islam. Permasalahan operasional terdiri dari: 

a. Operasional mikro, yakni permasalahan mengenai keterkaitan faktor/ 

unsur/komponen dalam pendidikan Islam. Misalnya, hubungan interaktif lima 

faktor pendidikan, yaitu tujuan pendidik dan tenaga kerja pendidikan, peserta didik, 

alat-alat pendidikan Islam dan lingkungan pendidikan. 

b. Operasional makro, yakni permasalahan mengenai keterkaitan pendidikan Islam 

dengan sistem di luar pendidikan Islam. Seperti sistem sosial, politik, ekonomi, 

budaya dan agama. Baik secara nasional maupun transnasional.30 

D. Latar Belakang Perkembangan Pendidikan Islam di Patani 

Sistem pendidikan tradisional Melayu adalah sistem yang muncul di Patani, 

sejak abad ke-17 dengan institusi seperti madrasah dan masjid. Masjid bukan hanya 

sebagai tempat beribadah, tetapi juga pusat pengajian dan penyebaran agama Islam. 

Perkembangan pendidikan Islam di Patani terlaksana melalui sistem pondok. 

Pondok berasal dari bahasa Arab “funduq” artinya “bangunan untuk 

pengembara.”  Menurut Awang Had Salleh, pondok ialah sebuah institusi pendidikan 

kampung yang mengendalikan pengajian agama Islam. Guru yang mengajarnya 

 

30 Hamdani Hamid, Pengembangan Sistem Pendidikan di Indonesia, h. 130-132 
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dikenalkan sebagai Tuan Guru, dan diakui keahliannya oleh penduduk kampung untuk 

mengajar mereka yang ingin melanjutkan pengajian agama Islam.31 

Pelajar-pelajar yang tinggal di pondok disebut “tuk pake” (santri). Istilah ini 

berasal dari bahasa Arab yang berarti orang yang sangat berhajat kepada ilmu 

pengetahuan dan bimbingan keagamaan.32 

Sebagaimana dikenalkan bahwa pendidikan suatu bangsa bertumbuh dan 

berkembang sejalan dengan sejarah bangsa tersebut. Seperti yang dialami oleh umat 

Islam Patani, sepanjang masa harus menghadapi berbagai gejolak dan permasalahan 

sehingga mengharuskan umat Islam Patani mencari jalan yang terbaik dan bertindak 

selayaknya sesuai dengan perkembangan keadaan di masa itu. Patani di bawah rezim 

pemerintahan tujuh negara bagian mengalami perkembangan yang berbeda satu sama 

lain. Karena tergantung pada kemampuan administrasi pemerintahan raja masing-

masing. Tuan Solong yang memerintah bagian Patani. Ketika itu dipercaya menjadi 

tempat tumpuan bagi perkembangan pendidikan (pondok). 

Menjelang tahun 1921, pemerintah Siam telah mengeluarkan akta pendidikan 

rendah, yang mewajibkan anak-anak usia sekolah belajar di sekolah pemerintah yang 

menggunakan bahasa Siam sebagai bahasa pengantar. Orang Patani menganggap 

peraturan ini sebagai program siamisasi, menghapuskan kebudayaan mereka. 

Selanjutnya pada tahun 1932, terjadi peristiwa bersejarah di negeri Siam, yaitu 

ada pergantian sistem pemerintah negara dari sistem monarki absolut kepada sistem 

monarki konstitusi. Di bawah sistem ini umat Islam Patani berharap mereka akan 

 

31 M. Zamberi A. Malek, Patani dalam Tamadun Melayu (Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan 

Pustaka, 1944), h. 92 

32 M. Zamberi A. Malek, Patani dalam Tamadun Melayu, h. 97. 
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memperoleh konsesi dari kerajaan pusat untuk mengenalkan otonomi berhubungan 

dengan agama, budaya dan bahasa mereka. Namun mereka dikecewakan juga. 

Walaupun demikian semangat dan harapan masyarakat Patani tetap ada. Sehubungan 

dengan itu, di Patani telah muncul seorang figur pemimpin yang penuh kharismatik, 

yaitu H. Solong Tuan Mina, seorang ulama sekaligus politikus, sebelumnya beliau 

tinggal di kota Mekah. Pada tahun 1827 beliau pulang ke Patani. Di Patani beliau 

menyaksikan berbagai masalah yang dihadapi oleh rakyat Patani, khususnya dalam 

bidang Pendidikan agama. 
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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

A. Jenis dan Lokasi Penelitian 

Metode penelitian digunakan sebagai tolak ukur dalam menguji sebuah 

kebenaran. Metode penelitian menjadi petunjuk untuk menguji kebenaran dan 

mengatasi masalah yang telah ditentukan dalam penelitian. Adapun prosedur atau 

metode penelitian ini yaitu sebagai berikut: 

1. Jenis Penelitian 

Penelitian menurut Subagyo P. Joko, adalah terjemahan dari bahasa Inggris: 

research yang berarti usaha atau pekerjaan untuk mencari kembali yang dilakukan 

dengan suatu metode tertentu dan dengan cara hati-hati, sistematis serta sempurna 

terhadap permasalahan, sehingga dapat digunakan untuk menyelesaikan atau 

menjawab problem.33 

Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian deskriptif kualitatif, di 

mana penelitian ini mendeskripsikan apa-apa yang saat ini berlaku. Di dalamnya 

terdapat upaya mendeskripsikan, mencatat analisis dan menginterpretasi kondisi yang 

sekarang ini terjadi atau ada. Dengan kata lain penelitian deskriptif bertujuan untuk 

memperoleh informasi mengenai keadaan saat ini, dan melihat kaitan antara variabel-

variabel yang ada. Penelitian ini tidak menguji hipotesis melainkan hanya 

mendeskripsikan informasi apa adanya sesuai dengan variabel-variabel yang diteliti.34 

 

33 P. Joko Subagyo, Metode Penelitian (Dalam Teori dan Praktek) (Jakarta: PT. Rineka Cipta 

1991), h. 2. 

34 Mardalis, Metode Penelitian (Suatu Pendekatan Proposal) (Cet. XII; Jakarta: PT. Bumi 

Aksara, 2010), h. 26. 
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Sedangkan Noeng Muhadjir mengatakan bahwa penelitian dengan 

menggunakan pendekatan kualitatif merupakan penelitian yang hanya sekedar 

menggambarkan hasil analisis suatu variabel penelitian.35 Selanjutnya Imron Arifin 

dalam bukunya Penelitian Kualitatif dalam Ilmu-ilmu sosial mengatakan bahwa 

penelitian kualitatif bersifat fleksibel, terbuka dan dapat dikondisikan berdasarkan 

lapangan penelitian.36 

2. Lokasi Penelitian 

Penelitian ini berlokasi di Patani Selatan Thailand, yaitu Tadika Masjid Raja 

Fathoni. Dengan demikian pengalaman peneliti pernah KKN di sekolah Tadika ini 

dianggap sangat membantu karena peneliti telah mengenal kondisi lembaga pendidikan 

yang akan dijadikan lokasi penelitian. Alasan lain dari penelitian ini adalah untuk 

memperkenalkan bagaimana peranan bahasa Melayu terhadap pengembangan 

pendidikan Islam di Patani Thailand Selatan, dan juga lokasi penelitian mudah 

dijangkau, sehingga peneliti tidak mengeluarkan biaya yang terlalu banyak dan waktu 

penelitian dapat diminimalisir. 

B. Pendekatan Penelitian 

Sebuah pendekatan dalam penelitian tidak terlepas dari kelebihan dan 

kekurangan. Sebuah penelitian dilakukan, baik kualitatif maupun penelitian kuantitatif, 

selalu berangkat dari masalah. Masalah dalam penelitian kualitatif bersifat sementara, 

dan akan berkembang atau berganti setelah peneliti berada di lapangan. Oleh karena 

 

35 Emzir, Metodologi Penelitian Pendidikan, Kuantitatif dan kualitatif (Jakarta: Rajawali Pers, 

2014), h. 28. 

36 Imron Arifin, Penelitian Kualitatif Dalam Ilmu-ilmu Sosial dan Keagamaan (Cet. III; 

Malang: Kalimasada Press, 1996), h. 40. 
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itu untuk memperoleh hasil yang relevan, maka perlu dipahami masing-masing 

pendekatan dari penelitian tersebut.37 

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan sosiologis, 

yaitu data yang diperoleh tidak disentuh oleh penafsiran ataupun berbagai penambahan 

dan pengurangan. Semua gejala sebagai data dilukiskan apa adanya. Realitas yang 

terjadi dilapangan adalah sosiologis, gejala yang berbicara tentang dirinya sendiri yang 

sebagai pertimbangan rasionalnya, peneliti dapat makna-makna yang logis dalam 

fenomena sosial secara sistematis dan bertahap, kemudian dikuatkan dengan teori 

ilmiah agar pemaknaannya bertahap dan kuat dengan demikian, pendekatan penelitian 

kualitatif dapat menghasilkan data deskriptif yang berupa kalimat tertulis, atau kalimat 

lisan dari orang dan perilakunya yang telah diamati dan melihat kondisi, keadaan yang 

terjadi.38Sehingga Pendekatan penelitian yang dilakukan oleh penulis yakni 

pendekatan yang sifatnya sosiologi. Dikatakan Pendekatan sosiologi karena 

pendekatan ini dilakukan oleh penulis melalui interaksi lingkungan sesuai dengan unit 

sosial, individu, kelompok,  lembaga, atau masyarakat. 

C. Sumber Data 

Ada dua jenis sumber data yang digunakan penulis dalam penelitian ini, adalah: 

1. Data Primer, merupakan data yang diambil dari informan secara langsung di 

Tadika Masjid Raja Fathoni Selatan Thailand yaitu kepala sekolah, guru dan 

peserta didik. 

 

37 Emzir, Metodologi Penelitian Pendidikan, Kuantitatif dan kualitatif, (Jakarta: Rajawali Pers, 

2014), h. 28. 

38 Beni Ahmad Saebani, Metode Penelitian, (Bandung: Pustaka Setia, 2008), h. 91. 
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2. Data Sekunder, merupakan data yang kebanyakan diperoleh dari buku-buku, 

jurnal- jurnal, artikel, majalah dan lain sebagainya39. Data sekunder ini harus 

sesuai dan relevan dengan apa yang menjadi pembahasan dalam penelitian. Data 

sekunder dalam penelitian ini adalah buku, jurnal, skripsi dan masyarakat. 

D. Metode Pengumpulan Data 

Pengumpulan Data adalah Suatu metode yang strategi yang digunakan peneliti 

dalam mengumpulkan data-data yang akurat dan diperlukan dalam sebuah penelitian40. 

Adapun metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu: 

1. Observasi  

Observasi merupakan cara pengumpulan data dengan melakukan pengamatan 

secara langsung kepada responden penelitian untuk mencari perubahan atau hal-hal 

yang akan diteliti.41 Observasi adalah pengamatan yang dilakukan secara sengaja, 

sistematis mengenai fenomena sosial dengan gejala-gejala psikis untuk kemudian 

dilakukan pencatatan.42Metode observasi digunakan untuk melakukan pengamatan 

kepada guru di Tadika Masjid Raja Fathoni Selatan Thailand. 

2. Wawancara 

Salah satu metode pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, yaitu suatu 

kegiatan dilakukan untuk mendapatkan informasi secara langsung dengan 

mengungkapkan pertanyaan-pertanyaan pada para responden. Wawancara bermakna 

 

39 Wiratna Sujarweni, Metodologi Penelitian (Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2014), h.74. 

40 Wiratna Sujarweni, Metodologi Penelitian, h.75. 

41 Kamaluddin Tajibu, Metode Penelitian Komunikasi (Cet. I; Makassar: Alauddin University 

Press, 2013), h. 161.  

42 P. Joko Subagyo, Metode Penelitian (Dalam Teori Praktek), h. 62-63. 
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berhadapan langsung responden, dan kegiatan dilakukan secara lisan.43 Jadi dengan 

teknik ini peneliti melakukan wawancara langsung terhadap responden agar menjawab 

pertanyaan-pertanyaan lisan maupun tulisan yang berkaitan penerapan model 

pembelajaran partisipatif pada mata pelajaran Pendidikan Agama Islam, selain untuk 

mewawancarai metode ini juga dapat dijadikan sebagai sumber data. Dalam 

pengumpulan data ini dengan melakukan tanya jawab kepada pihak-pihak yang perlu 

dimintai keterangan. Dalam hal ini peneliti berusaha mendapatkan informasi melalui 

wawancara pihak kepala sekolah, guru atau pengajar, peserta didik dan masyarakat 

tempatan di Tadika Masjid Raja Fathoni Selatan Thailand serta masyarakat. 

3. Dokumentasi  

Dokumentasi adalah cara yang digunakan dalam sebuah penelitian dengan 

mengumpulkan data-data dari dokumen dokumen yang ada dalam suatu lembaga yang 

teruji keakuratannya. Dokumen yang dimaksudkan penulis adalah dokumen atau data 

yang diambil di Tadika Masjid Raja Fathoni Selatan Thailand. 

E. Instrumen Penelitian 

Dalam melakukan Penelitian tentulah yang menjadi instrumen terpenting 

adalah peneliti itu sendiri. Penelitilah yang melakukan pengamatan mendalam, peneliti 

yang merancang jalannya suatu penelitian dan peneliti pula yang melakukan rangkaian 

penelitian seperti observasi, wawancara dan lain lainnya. 

Adapun alat yang menjadi kebutuhan pengumpulan data dalam penelitian ini 

yakni sebagai berikut: 

1. Pedoman wawancara 

 

43 P. Joko Subagyo, Metode Penelitian (dalam Teori Praktek), h. 39. 
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2. Pedoman observasi 

3. Alat tulis (ballpoint) 

4. Kamera pengambil gambar 

5. Perekam suara 

6. Dokumen atau literatur yang menyangkut tentang penelitian. 

F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data 

Miles dan Huberman memberikan pandangan bahwa analisis data pada 

dasarnya terdiri dari tiga tahapan kegiatan yang terjadi secara berkesinambungan, 

adapun yang dimaksudkan adalah sebagai berikut:  

1. Reduksi data adalah tahapan untuk memilih dan menyeleksi data data atau 

transformasi kasar yang diperoleh dari data yang ada lapangan. 

2. Penyajian data, Penyajian yang dimaksud dalam hal ini meliputi uraian singkat, 

grafik, jaringan, dan bagan. Hal demikian dilakukan guna menggabungkan 

informasi yang sifatnya lebih tersusun rapi dalam suatu bentuk yang padu dan 

mudah dipahami, dengan demikian seorang peneliti lebih mengetahui apa yang 

selanjutnya ia lakukan44. 

3. Kesimpulan, tahapan terakhir yang dilakukan oleh seorang peneliti adalah 

memberikan kesimpulan dan verifikasi. Verifikasi dilakukan untuk kemudian 

mengecek ulang atau mengoreksi kembali catatan-catatan data yang diperoleh 

dan pemahaman yang dilakukan terhadap data data yang ada. Penarikan 

kesimpulan yaitu data yang sudah disajikan dianalisis secara kritis berdasarkan 

 

44 Husni Mubaraq, Peran Lembaga Amil Zakat Dalam Efektivitas Pengelolaan Dana Zakat 

Produktif (Studi LAZIS DPP-Wahdah Islamiyah Kota Makassar) Skripsi‟, Angewandte Chemie 

International Edition, 6(11), 951–952. (Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2019),h 53. 
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fakta-fakta yang diperoleh di lapangan. Penarikan dikemukakan dalam bentuk 

naratif sebagai jawaban dari rumusan masalah yang telah dirumuskan. 

Kesimpulan dalam penelitian kualitatif merupakan kesimpulan awal yang 

dikemukakan masih bersifat sementara dan akan berubah bila tidak ditemukan 

bukti-bukti yang kuat untuk mendukung pada tahap pengumpulan berikutnya. 

Tetapi bila kesimpulan dikemukakan pada tahap awal, didukung oleh bukti-bukti 

yang valid dan konsisten saat peneliti kembali kelapangan mengumpulkan data, 

maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel 

(dapat dipercaya).45 

G. Pengujian Keabsahan Data 

Pengujian keabsahan data menggunakan uji reabilitas, terhadap hasil penelitian 

kualitatif, yaitu dengan triangulasi, menggunakan bahan referensi. 

1.  Triangulasi 

Metode penelitian triangulasi merupakan validasi silang kualitatif. Triangulasi 

menilai dan mengkaji ketercukupan pada pengubungan sumber data atau prosedur 

pengumpulan data yang jamak. Dengan kata lain dapat dikatakan bahwa triangulasi 

merupakan mengecek data yang diperoleh melalui beberapa sumber.  

Penelitian kualitatif tidak menggunakan instrumen yang standar tetapi peneliti 

yang akan bertindak sebagai instrumen. Peneliti berusaha melaporkan hasil penelitian 

sesuai data yang diperoleh di lokasi penelitian. Karena itu apa yang dilaporkan 

 

45 Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan (Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D) (Bandung: CV. 

Alfabeta, 2014), h. 246-252. 
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memiliki derajat kesesuaian dengan kondisi yang sesungguhnya terjadi di lokasi 

sehingga hasil penelitian dipandang valid. 

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan ketiga triangulasi yaitu triangulasi 

teknik, triangulasi sumber dan triangulasi waktu.  

a. Triangulasi Sebagai Teknik Pengumpulan Data 

Triangulasi teknik berarti peneliti menggunakan teknik pengumpulan data yang 

berbeda-beda untuk mendapatkan data dari sumber yang sama. Peneliti menggunakan 

observasi, wawancara, dan dokumentasi untuk sumber data yang sama. 

b. Triangulasi sumber data  

Triangulasi sumber data adalah untuk mendapatkan data dari sumber yang 

berbeda dengan teknik yang sama. 

c. Triangulasi waktu 

Triangulasi waktu adalah data yang dikumpulkan saat yang tertentu.  

2.  Menggunakan Bahan Referensi 

Bahan referensi yang dimaksud disini adalah adanya pendukung untuk 

membuktikan data yang ditemukan oleh peneliti, seperti; alat bantu perekam 

wawancara data dalam penelitian kualitatif dan perlu didukung oleh foto-foto atau 

dokumen sehingga menjadi lebih dipercaya. 
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BAB IV 

PENGEMBANGAN PENDIDIKAN ISLAM MELALUI  BAHASA MELAYU 

DI PATTANI  SELATAN THAILAND 

A.  Gambaran Umum Lokasi Penelitian 

1. Profil Tadika Masjid Raja Cabang Tiga Fathoni Selatan Thai 

a. Latar belakang berdirinya Tadika Masjid Raja Cabang Tiga Fathoni  

Pada tahun 1970, sekolah Tadika tersebar luas di kampung-kampung, mereka 

sediakan tempat khas untuk mengajar, seperti di rumah Tok Guru, surau dan masjid. 

Para pengajar pula terdiri dari orang lepasan pondok dan sekolah-sekolah agama dan 

mereka yang pulang dari Mekah. Sebagian tempat, sekolah Tadika itu dibesarkan 

menjadi pondok dan sekolah agama.  

Tadika dalam pendidikan agama Islam, dengan  menggunakan bahasa Melayu 

bertulisan jawi dan  rumi untuk anak-anak Melayu Selatan Thailand yang berumur 

antara 5 sampai 12 tahun. Biasanya belajar hari  Sabtu dan Ahad, sebagian Tadika  

belajar hari Ahad sampai hari Kamis termasuk Tadika Masjid Raja Cabang Tiga 

Fathoni. 

Akhir-akhir ini, bermula tahun 1977, karena kebanyakan pengajar-pengajar 

Tadika terdiri dari anak-anak  lepasan sekolah agama dan sekolah pondok, maka mata 

pelajaran dan ilmu yang diajar mengikut apa yang dipelajari di tempat pengajar belajar. 

Pelajaran dasar yang mereka tetapkan, di antaranya adalah al-Quran, tauhid, fiqih, 

akhlak, sejarah (sirah)  dan bahasa Melayu ( jawi dan rumi). 

Tadika Masjid Raja Cabang Tiga Fathoni awalnya pada tahun 1971, proses 

belajar mengajar dilakukan di masjid, surau dan rumah tok guru. Kemudian, pada tahun 
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1977, Tadika Masjid Raja Cabang Tiga Fathoni mulai didirikan di kampung Cabang 

Tiga Daerah Meuang Provinsi Pattani Selatan Thailand. 

Secara historis keberadaan Tadika Masjid Raja Cabang Tiga Fathoni berkaitan 

dengan sejarah berdirinya Tadika (Taman Didikan Kanak-kanak) di setiap tempat, 

khususnya di bagian Selatan Thailand, bisa dikatakan di setiap kampung di Selatan 

Thailand itu wajib mendirikan  Tadika karena Tadika dijadikan sebagai lambang 

Agama   Islam dan tempat mempertahankan identitas masyarakat Melayu  Pattani 

Selatan Thailand. 

Tadika Masjid Raja Cabang Tiga Fathoni merupakan sebuah  taman didikan 

kanak-kanak yang berada di bawah naungan Masjid Raja Cabang Tiga Fathoni. Salah 

satu masjid yang bersejarah  Selatan Thailand. Masjid ini dibina oleh para raja Pattani 

saat Negara Pattani masih merdeka. 

b. Dasar dan Tujuan 

Adapun dasar dan tujuan Pendidikan Agama Islam di Tadika Masjid Raja 

Cabang Tiga Fathoni (Pattani Selatan Thailand) sebagai berikut:  

1) Pendidikan  berdasarkan al-qur’an dan as-sunnah 

2) Pendidikan berdasar paham ahlus-sunnah wal-jamaah 

3) Pendidikan falsafah Negara, yaitu cinta kepada agama, bangsa dan tanah air.             

Tujuan didirikan Tadika Masjid Raja Cabang Tiga Fathoni adalah: 

1) Mencerdaskan kehidupan umat Islam di Selatan Thailand dan mengembangkan 

manusia yang beragama Islam selanjutnya. 

2) Memajukan dan membangkitkan agama Islam serta ilmu pengetahuan dan 

keterampilan. 

 



36 

 

 
 

2. Visi dan Misi Tadika Masjid Raja Cabang Tiga Fathoni 

Visi Tadika Masjid Raja Cabang Tiga Fathoni: Keunggulan dalam proses 

pembelajaran dengan fokus pada peningkatan kualitas siswa dengan prinsip-prinsip 

moralitas Islam.  

Adapun misi Tadika Masjid Raja Cabang Tiga Fathoni yaitu:   

a. Mengembang pendidikan kesiapsiagaan. 

b. Pengembangan pendidikan Islam  yang berkualitas. 

c. Untuk mengembangkan moral yang baik menurut ajaran Islam. 

3. Struktur Organisasi 

         Struktur  Organisasi Tadika Masjid Raja Cabang tiga Fathoni (Pattani) Selatan 

Thailand. 
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B. Perkembangan Pendidikan Islam di Patani Selatan Thailand 

1. Sejarah masuknya Islam di Patani Selatan Thailand 

Terdapat sebuah tempat yang bernama Pattani di Selatan Thailand, dimana 

Pattani merupakan salah satu dari empat provinsi di Thailand yang mempunyai 

penduduk beragama Islam (80%). Nama Patani berasal dari dua perkataan bahasa 

Melayu logat setempat yaitu “Pata” (pantai) dan “Ni” (ini). Sebagai salah satu wilayah 

baru yang terbentuk dari negara Patani awal, demografinya tidak jauh berbeda dengan 

provinsi lainnya yang penduduknya mayoritas Melayu Islam yang lain, seperti 

Narathiwat (menara), Yala (jala), Satun (sentul) dan Songkhla (Senggora). Nama 

Patani berasal dari Patani berasal dari bahasa Arab yang bermakna pandai atau cerdik 

(fathoni), karena disitu tempat lahirnya banyak ulama dan cendekiawan berbagai 

golongan dari tanah Melayu (Jawi).46 

Menurut penyusun buku “Sejarah Asia Tenggara”, Islam berada di daerah yang 

sekarang menjadi bagian Thailand Selatan sejak awal mula penyebaran Islam dari 

jazirah Arab. Hal ini bisa dilihat dari fakta sejarah, seperti lukisan kuno yang 

menggambarkan bangsa Arab di Ayutthaya, sebuah daerah di Thailand. Dan juga 

keberhasilan bangsa Arab dalam mendirikan Daulah Islamiyah Patani menjadi bukti 

bahwa Islam sudah ada lebih dahulu sebelum kerajaan Thai.47 

Islam masuk ke Thailand sebenarnya telah terasa pada masa pemerintahan 

kerajaan Sukhotai di abad XIII. Perdagangan merupakan faktor-faktor dominan yang 

mendekatkan Islam dengan kerajaan Ayutthaya. Peran orang-orang muslim sebagai 

 

46 Harun Nasution, Ensiklopedi Islam Indonesia (Jakarta: Djambatan, 1992), h. 203. 

47 D.G.E. Hall, Sejarah Asia Tenggara (terj) I. P. Soewarsha (Surabaya: Usaha Nasional, t.th), 

h. 151. 
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menteri dan saudagar yang dekat dengan raja menjadikan mereka sebagai kelompok 

yang berpengaruh di istana. Selanjutnya, mereka banyak memberi pengaruh terhadap 

rakyat bawah yang berhubungan langsung dengannya, dan jaminan politik dari raja-raja 

yang berkuasa secara langsung memberi ruang yang cukup untuk mengenalkan Islam 

secara terbuka. 

Kaum muslim tidak hanya mampu mengontrol jalur perdagangan yang 

melintasi semenanjung, namun juga mampu mengamankan perjanjian administrasi di 

seluruh kerajaan Ayutthaya. Rapuhnya Melayu Patani di Thailand Selatan, hancurnya 

kekuatan politik dan hilangnya peran elite tradisional mereka menimbulkan efek 

melemahkan umat. Bahasa Melayu yang menjadi perekat identitas mereka dan media 

dalam sistem pengajaran dihapuskan, karena mendapat pengawasan dari penguasa 

Thai.48 

Setelah mengalami konflik yang berkepanjangan, akhirnya Islam di Thailand 

menemui titik kemajuan. Pastinya hal ini atas perjuangan panjang masyarakat muslim 

Thailand. Yang akhirnya pemerintah memperbolehkan warga muslim Thailand untuk 

menyelenggarakan pendidikan Islam. Kesempatan ini tidak dilewatkan oleh umat 

Islam untuk mengembangkan pendidikan Islam. Tercatat 200 lembaga pendidikan 

Islam dan 2000 masjid berdiri di Thailand. Bahkan beberapa dari 200 lembaga 

pendidikan itu menggunakan sistem pesantren yang sama persis di Indonesia. Itu 

artinya sistem pendidikan yang dipakai sama seperti di negeri berpenduduk Islam 

lainnya, seperti Indonesia dan Malaysia. 

Sistem pendidikan Islam di Thailand ternyata tidak dilakukan di sekolah- 

 

48 D.G.E. Hall, Sejarah Asia Tenggara (terj) I. P. Soewarsha, h. 152. 
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sekolah dan pesantren saja. Proses pendidikan Islam di Thailand sudah mengalami 

perkembangan dan kemajuan. Hal itu bisa dilihat dari kegiatan-kegiatan yang diadakan 

oleh beberapa lembaga Islam. Seperti pengajian bapak-bapak dan ibu-ibu, TPA/TKA 

dan kajian mingguan mahasiswa adalah beberapa kegiatan rutin yang diadakan 

mingguan. Masyarakat dan Pelajar Muslim Indonesia juga mengadakan silaturahmi 

bulanan dalam forum pengajian Ngajikhun. Acara ini dilaksanakan di berbagai wilayah 

di Thailand. 

Tidak hanya itu saja, program pengembangan pendidikan Islam di Thailand 

sudah mencapai level yang lebih dari sekadar nasional dan regional. Umat muslim 

Thailand bekerjasama dengan beberapa lembaga pendidikan negara lain, baik yang 

nasional maupun internasional untuk mengadakan seminar internasional pendidikan 

Islam. Mereka mengirimkan kader-kadernya ke berbagai universitas dunia, seperti al- 

Azhar Mesir, Madinah. Dan juga beberapa universitas tanah air, seperti UII, UIN, dan 

lainnya. Termasuk juga mengirimkan putra-putra Thailand ke berbagai pesantren di 

Indonesia, termasuk Gontor. 

Pusat dakwah Islam terbesar di Bangkok terletak di Islamic Center 

Ramkamhaeng. Hampir semua aktivitas keislaman mulai dari pengajian, layanan 

pernikahan, serta makanan halal dapat ditemukan. Salah satu orang yang berjasa di 

bidang sertifikasi makanan halal adalah Winai Dahlan (cucu dari KH. Ahmad Dahlan), 

yang sudah puluhan tahun tinggal dan menjadi warga Thailand, yang menjabat sebagai 

direktur dari Halal Science Center di Universitas Chulalongkorn, yang giat melakukan 

promosi mengenai makanan halal ke seluruh dunia. 

Masuknya Islam di Patani merupakan titik awal terjadinya pertemuan, 

persentuhan, dan perpaduan antara nilai-nilai Islam dengan kebudayaan Melayu Patani, 



40 

 

 
 

dan merupakan pendorong (ad-dawāfi’) terjadinya proses inkulturasi nilai- nilai Islam 

dalam kebudayaan Melayu Patani. Dalam perspektif sejarah, keberadaan Islam di 

Patani diawali dengan konversi kekuasaan ke dalam Islam. Sejarah islamisasi di Patani 

telah mencerminkan bahwa pengakuan raja (sultan), para pembesar negara dan orang 

Melayu Patani pada masa itu, dapat memberikan solusi untuk mengatasi masalah 

politik, ekonomi dan budaya.49 Proses islamisasi di Patani sebagaimana juga proses 

islamisasi di kawasan Nusantara lainnya, tentu saja melalui jalan damai, toleransi, tidak 

melibatkan kekuatan senjata. Eksistensi Islam mampu mengakomodasi semua 

perkembangan tanpa harus mengorbankan eksistensinya sebagai agama wahyu yang 

mengandung nilai-nilai universal.50 

Sikap yang dikembangkan oleh para dai membuat ajaran Islam mudah diterima 

di kalangan masyarakat Melayu Patani, sebagaimana yang tercermin dalam gaya 

kehidupan dari berbagai aspek, baik dari aspek kepercayaan, ritual keagamaan maupun 

adat istiadat Melayu. Terjadinya proses inkulturasi nilai-nilai Islam dalam kebudayaan 

Melayu Patani, menjadi suatu pendorong untuk mengidentifikasi unsur- unsur Melayu 

dengan nilai-nilai Islam sampai sekarang. Nilai-nilai Islam menjadi dasar sistem 

keagamaan dan kebudayaan masyarakat Melayu Patani, dalam arti bahwa setiap ajaran 

Islam dijadikan acuan tindakan dan pengarah dalam kehidupan. Hal tersebut secara 

garis besar dapat dikemukakan sebagai berikut: 

a. Agama Islam sebagai Identitas Melayu Patani 

Sebagian besar interaksi sosial berlangsung dalam konteks agama dan budaya. 

 

49Moeflih Hasbullah, Islam dalam Era”Nation State” Politik dan Pembaharuan Islam Asia 

Tenggara (Bandung: Fokus Media, 2003), h. 81. 

50Azyumardi Azra, Jaringan Global dan Lokal: Islam Nusantara (Bandung: Mizan, 2002), h.18. 
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Dengan kesadaran keagamaan dan kebudayaan, orang Melayu Patani berusaha untuk 

menjaga dan memelihara identitas Islam dan Melayu, meskipun lingkungan sosial 

berubah dan mendapat tekanan dari berbagai pihak, terutama tekanan politik Muang 

Thai untuk menghilangkan rasa dan kesadaran nasionalisme Melayu. 

b. Sistem Keagamaan Masyarakat Melayu Patani Cenderung Konservatif 

Dengan arti mereka memandang suatu perubahan sebagai sebuah pilihan 

terakhir (baik tentang tata cara hidup, maupun tentang keagamaan dan kebudayaan). 

Proses inkulturasi nilai-nilai Islam dalam kebudayaan Melayu Patani merupakan 

proses tarik menarik antara nilai-nilai Islam dengan budaya Melayu dan menghasilkan 

sebuah dinamika kebudayaan masyarakat. Proses inkulturasi nilai-nilai Islam dalam 

kebudayaan Melayu Patani, dimana aspek kepercayaan dan ritual keagamaan 

merupakan suatu instrumen yang penting dalam terjadinya proses inkulturasi.51 

2. Latar Belakang Perkembangan Pendidikan Islam di Pattani Selatan Thailand 

Sistem pendidikan tradisional Melayu adalah sistem yang muncul di Patani, 

sejak abad ke-17 dengan institusi seperti madrasah dan masjid. Masjid bukan hanya 

sebagai tempat beribadah, tetapi juga pusat pengajian dan penyebaran agama Islam. 

Perkembangan pendidikan Islam di Patani terlaksana melalui sistem pondok. Pondok 

berasal dari bahasa Arab “funduq” artinya “bangunan untuk pengembara”. Menurut 

Awang Had Salleh, “pondok” ialah “sebuah institusi pendidikan kampung yang 

mengendalikan pengajian agama Islam”. Guru yang mengajarnya dikenalkan sebagai 

 

51 Peter L. Berger, Langit Suci: Agama Sebagai Realitas Sosial (Jakarta: LP3ES, 1994), h. 49. 
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Tuan Guru, dan diakui keahliannya oleh penduduk kampung, untuk mengajar mereka 

yang ingin melanjutkan pengajian agama Islam.52 

Sumbangan mereka sungguh besar terhadap pendidikan Islam, terutama dalam 

pembangunan pondok, baik di dalam maupun di luar wilayah Patani. Dikatakan 

demikian, karena tidak semua dari mereka ini tinggal menetap di Patani. Harus diingat 

bahwa semenjak berabad lamanya, orang Patani gemar merantau dan berlayar jauh 

karena berbagai tujuan mencari tempat tinggal baru, mengajar agama, menuntut ilmu, 

berdagang, dan mengundurkan diri dari penindasan penjajah Siam. Ada yang berhijrah 

ke negeri-negeri di Semenanjung Malaysia, ada yang mengembara ke kepulauan 

Indonesia, dan ada yang ke tanah Hijaz.53 

Pelajar-pelajar yang tinggal di pondok disebut “Tuk Pake” (santri). Istilah ini 

berasal dari bahasa Arab yang berarti orang yang sangat berhajat kepada ilmu 

pengetahuan dan bimbingan keagamaan.54 

Sebagaimana diketahui bahwa pendidikan suatu bangsa bertumbuh dan 

berkembang sejalan dengan sejarah perjalanan bangsa tersebut. Seperti hal itu juga 

yang dialami oleh umat Islam Patani, sepanjang masa ini harus menghadapi berbagai 

gejolakan dan permasalahan sehingga mengharuskan umat Islam Patani mencari jalan 

yang terbaik dan bertindak selayaknya sesuai dengan perkembangan keadaan di masa 

itu. 

Patani di bawah rezim pemerintahan tujuh buah negeri bagian mengalami 

 

52 M. Zamberi A. Malek, Patani dalam Tamadun Melayu (Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan 

Pustaka, 1994), h. 92. 

53 Wan Mohd. Saghir Abdullah, Manhalush Shafi Syeikh Daud al-Fatani, Cet. I, Kuala Lumpur. 

1992, h. 4-7. 

54 M. Zamberi A. Malek, Patani dalam Tamadun Melayu, h. 97. 
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perkembangan yang berbeda antara satu sama lain. Karena tergantung pada 

kemampuan administrasi pemerintahan raja masing-masing. Tuan Sulong yang 

memerintah bagian Patani. Ketika itu di Kerisek menjadi tempat tumpuan bagi 

perkembangan pendidikan (pondok). 

Menjelang tahun 1921, pemerintah Siam telah mengeluarkan akta pendidikan 

rendah, yang mewajibkan anak-anak usia yang belajar di sekolah pemerintah yang 

menggunakan bahasa Siam sebagai bahasa pengantar. sebagai sebagian dari program 

siamisasi, menghapus kebudayaan mereka.  Selanjutnya pada tahun 1932, terjadi 

peristiwa bersejarah di negara Siam, yaitu ada pergantian sistem pemerintah negara 

dari sistem Monarki Absolut kepada sistem Monarki Konstitusi. Di bawah sistem ini 

umat Islam Patani berharap mereka akan memperoleh konsesi dari kerajaan pusat untuk 

mengenalkan otonomi berhubungan dengan agama, budaya dan bahasa mereka.55 

3. Lembaga dan Metode Pendidikan Islam di Pattani Selatan Thailand 

Pendidikan Islam di Patani bermula sejak Islam datang dan menetap di Patani 

yaitu pada abad ke-15, pendidikan dasar bermula di kalangan masyarakat Islam dengan 

mempelajari al-Quran. Bacaan al-Quran menjadi pengajian utama yang harus dilalui 

oleh setiap anggota masyarakat. Pendidikan al-Quran telah mengalahkan pendidikan 

berbentuk pondok, kemudian pondok mulai didirikan di Patani secara bersamaan. 

Pondok menjadi institusi pendidikan terpenting di Patani. Dalam hal ini Patani menjadi 

pusat pendidikan agama Islam yang terkenal di selatan Thailand dan semenanjung 

tanah Melayu pada waktu itu. 

Pondok menjadi institusi pendidikan yang sangat berpengaruh dan sebagai 

 

55Farid Mat Zain, Minoriti di Thailand (Selangor: L, Minda Bandar Baru Bangi, 1998), h. 12. 
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tempat panduan masyarakat serta dianggap sebagai benteng bagi mempertahankan 

budaya setempat. Para santri sama-sama menggunakan kain sarung, berbaju Melayu, 

berkopiah putih, dan menggunakan tulisan Jawi dan buku-buku Jawi.56 

Setelah tahun 1966 M. pemerintah mewajibkan secara paksa setiap institusi 

pendidikan agama mendaftarkan diri kepada pihak kerajaan di bawah akta “Rong 

Rean Son Sasna Islam” (sekolah swasta pendidikan Islam), sejak itu pendidikan Islam 

mengalami perubahan, dari pondok menjadi madrasah yang sistematis dan terkontrol.  

Pada akhir 1970 M. sekolah agama yang mempunyai dua sistem menjadi 

tumpuan masyarakat. Sebagian besar pelajar dimasukan ke sekolah yang mempunyai 

dua sistem pelajaran, agama dan umum. Pondok bentuk tradisional kurang mendapat 

perhatian dan sebagian besarnya dinyatakan tutup. Kemudian pada tahun 1980 M. 

minat masyarakat bertumpu kepada sekolah agama yang besar dan mempunyai dua 

sistem pelajaran serta sarana lengkap sebagian besar tenaga pengajarnya adalah lulusan 

dari luar negeri yang dipanggil ustaz.57 

Secara garis besar lembaga pendidikan Islam di Patani dapat diklasifikasi ke 

dalam tiga jenis, yaitu: 

a. Lembaga Pendidikan Informal  

Pendidikan informal merupakan pendidikan yang lebih umum, berjalan dengan 

sendirinya, berlangsung terutama dalam lingkungan keluarga, media massa, dan tempat 

bermain. Di dalam lingkungan informal, seseorang secara sadar atau tidak, disengaja 

 

56Ahmad Umar Chapakia, Politik dan Perjuangan Masyarakat Islam di Selatan Thailand 1902- 

2002 (Cet I; Malaysia: UKM, 2000), h. 82. 

57Ahmad Umar Chapakia, Politik dan Perjuangan Masyarakat Islam di Selatan Thailand 1902- 

2002, h. 82. 
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maupun tidak, direncanakan atau tidak, memperoleh sejumlah pengalaman berharga 

dari lahir hingga akhir hayatnya. Sesuai dengan kesepakatan Jomtien- Thailand, bahwa 

pendidikan informal merupakan pendidikan untuk semua dan berlangsung sepanjang 

hayat. 

Pendidikan keluarga merupakan pendidikan yang pasti dialami seseorang sejak 

ia dilahirkan, dan biasanya dilaksanakan sendiri oleh orang tua dan anggota 

keluarganya yang lain.58 Pada umumnya pendidikan dalam keluarga (rumah tangga) 

itu bukan berpangkal tolak dari kesadaran dan pengertian yang lahir dari pengetahuan 

mendidik, melainkan karena secara kodrati suasana dan strukturnya memberikan 

kemungkinan alami membangun situasi pendidikan. Situasi pendidikan itu terwujud 

berkat adanya pergaulan dan hubungan pengaruh mempengaruhi secara timbal balik 

antara orang tua dan anak.59 

Keluarga adalah unit terkecil dari masyarakat. Baik tidaknya masyarakat 

ditentukan oleh baik tidaknya keadaan keluarga umumnya pada masyarakat tersebut. 

Oleh karena itu apabila kita menghendaki suatu masyarakat yang baik, tertib, dan 

diridhai Allah mulailah dari keluarga. Melihat peran yang dapat dimainkan oleh 

pendidikan keluarga maka tidak berlebihan bila Sidi Ghazalba mengkategorikannya 

pada jenis lembaga pendidikan primer, utamanya untuk masa bayi dan masa anak- anak 

sampai usia sekolah. Dalam lembaga ini sebagai pendidikan adalah orang tua, kerabat, 

famili dan sebagainya. Orang tua selain sebagai pendidik, juga sebagai penanggung 

 

58 Soelaiman Joesief dan Slamet Santoso, Pendidikan Luar Sekolah (Surabaya: CV. Usaha 

Nasional, 1981), h. 48. 

59 Zakiah Darajat, dkk, Ilmu Pendidikan Islam (Jakarta: Tidak Ada Penerbit, 1991), h. 35. 
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jawab.60 Jadi pendidikan oleh orang tua merupakan pendidikan utama dan pertama bagi 

anak-anak mereka, karena merekalah anak mula-mula menerima pendidikan. Dengan 

demikian bentuk pertama dari pendidikan terdapat dalam kehidupan keluarga.    

b. Lembaga Pendidikan Non formal 

Pendidikan yang berasal dari masyarakat maupun lingkungan dan keluarga 

disebut dengan pendidikan nonformal atau pendidikan luar sekolah. sistem pendidikan 

non-formal terdiri dari program sertifikat kejuruan, program short course sekolah 

kejuruan dan interest group program. Pendidikan non formal di Thailand juga didukung 

oleh pemerintah. Namun beberapa diantaranya terdapat terdapat sekolah-sekolah 

yang mandiri. Sekolah-sekolah ini memiliki kontribusi dan menyokong ketersediaan 

infrastruktur pendidikan di Thailand secara umum.61 

Pendidikan bermula di kalangan masyarakat Islam dengan mempelajari al- 

Qur’an di surau, masjid dan rumah-rumah yakni pendidikan informal yang terdapat di 

setiap kampung di Patani. Pendidikan al-Qur’an telah menggalakkan pendidikan 

berbentuk pondok yakni pendidikan nonformal. Sejak itu pondok di Patani mulai 

didirikan.62 

Pendidikan non formal adalah jalur pendidikan yang tujuannya untuk 

menambah ilmu, wawasan dan juga melengkapi kekurangan pada pendidikan formal 

terdiri dari:  

1) Surau dan Masjid 

 

60 Ramayulis, Ilmu Pendidikan Islam (Jakarta: Kalam Mulia, 2008), h. 282. 

61Faculty of Law, Thailand and the Islam World (Bangkok: Chulalongkorn University, tt.), h.7. 

62Ahmad Umar Chapakia, Politik dan Perjuangan Masyarakat Islam di Selatan Thailand 1902-2002 

(Cet I; Malaysia: UKM, 2000), h. 25. 
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Keberadaan surau dan masjid di Patani bukan saja berfungsi sebagai tempat 

ibadah, melainkan berfungsi juga sebagai lembaga pendidikan Islam. Surau dan masjid 

sejak dari dulu telah memegang peranan penting dalam penyebaran agama Islam di 

Patani. Melalui lembaga tersebut para ulama dapat menyampaikan ajaran agama Islam 

kepada masyarakat dalam bentuk pengajian agama secara rutin. 

Surau dan masjid di Pattani di siang hari merupakan lembaga agama yang masih 

aktif sebagai lembaga pendidikan agama walaupun sudah ada lembaga- lembaga 

pendidikan formal lainnya. Adapun pengajian yang di terapkan di masjid ini di 

antaranya belajar membaca al-Quran, belajar kitab-kitab Jawi, belajar barazanji, belajar 

menjadi imam sholat, serta melaksanakan sholat jama’ah.63 

2) Pondok Tradisional 

Pondok adalah sebuah tempat pengajian yang menjalankan sistem 

pengajiannya yang tersendiri. Sistem talaqi (menadah kitab) merupakan sistem utama 

yang diamalkan di pondok. Di sini tuan guru bukan hanya sebagai seorang tenaga 

pengajar, akan tetapi sebagai qudwah (teladan) bagi pelajar-pelajar, di samping sebagai 

penasihat dan pembimbing pelajar tersebut sepanjang masa. Sehingga pelajar tersebut 

mampu membaca kitab sendiri. Serta mampu berdiri sendiri dan keluar sebagai seorang 

tuan guru untuk mengembangkan sistem pondok dan agama Islam. Pondok merupakan 

lembaga pendidikan tradisional yang tertua di Patani, para sejarawan memperkirakan 

lembaga ini sudah ada seiring dengan penyebaran agama Islam di Patani. 

Keberadaan pondok di Patani tidak berbeda jauh dari keberadaan pondok 

pesantren lain di Nusantara, baik dari segi latar belakang, pembentukan pondok tidak 

 

63 Seni, Madakakul. Sejarah Patani, (Thailand: Bangkok Majlis Agama Islam Bangkok, 1996), 

h. 43.  
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lagi sebagai lembaga pendidikan agama yang seutuhnya, karena sudah dicampur 

dengan pendidikan umum, setelah pemerintah Thai mentransformasikan lembaga 

pondok kepada pendidikan sekolah swasta pendidikan Islam atau pondok modern.64 

Pondok pesantren memberikan pendidikan dan pengajaran agama Islam dengan 

sistem bandongan (seorang kiai membaca kitab, menerjemahkan dan menjelaskan 

maksud ibarat yang dibacanya, dan santrinya menyimak bukunya sambil mencatat arti 

pada buku yang disimaknya itu) dan sorongan (kiai membacakan suatu kitab dan santri 

menyimak dan menirukannya atau santri membacakan kitabnya di depan kiai, 

kemudian kiai menyimak dan mengoreksi bacaannya kemudian menambah pelajaran 

untuk santri tersebut), menggunakan metode hafalan dan tuntunan. 

Para santrinya disediakan pondokan, selain itu terdapat pula santri kalong. 

Tidak jarang sebuah pesantren memenuhi kriteria pendidikan formal yaitu berbentuk 

madrasah dan bahkan mengelola sekolah umum dalam berbagai tingkatan dan kejuruan 

menurut kebutuhan masyarakat. Pesantren dapat pula berarti lembaga pendidikan Islam 

yang memiliki ciri khas, yaitu: 

a) Melaksanakan pendidikan terpadu meliputi kematangan teori dan intuisi serta sikap 

dan aplikasi pengajaran dalam kehidupan sehari-hari. 

b) Tujuan pendidikannya tidak lagi berorientasi duniawi, tetapi juga ukhrawi. 

c) Terdapat hubungan yang erat antara individu dengan masyarakat, antara kiai dengan 

santri. 

d) Lembaga ini merupakan agen konservasi, pendalaman, pengembangan, pemurnian 

nilai abadi dan budaya sehingga proses akulturasi berjalan dengan pola tersendiri.  

 

64 Seni, Madakakul. Sejarah Patani, h. 43. 
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3) Taman Didikan Kanak-Kanak (Tadika) 

Tadika merupakan kata dari bahasa Melayu berasal dari kata penuh, Taman 

Didik Kanak-kanak yang berarti pusat atau tempat menjaga, mengajar, melatih dan 

mendidik anak-anak kecil. merupakan fasilitas pengajaran agama dasar untuk anak-

anak merupakan pendidikan agama dasar yang diselenggarakan untuk anak-anak di 

desa bagi anak-anak untuk belajar agama sebagai pendidikan konsisten dengan budaya. 

Gedung yang digunakan adalah masjid sebagai tempat belajar dan mengajar 

pada waktu sore hari dari hari Senin sampai dengan hari Jumat atau Sabtu atau Minggu 

sesuai dengan kesepakatan bersama masyarakat. Gurunya adalah pemimpin agama dan 

sukarelawan di masyarakat. Siswa berasal dari sekolah dasar di sekolah umum dan 

sekolah swasta. Bahasa yang digunakan dalam proses belajar dan mengajar adalah 

bahasa Melayu sehingga membuat siswa menjadi senang belajar. 

Sesuai dengan peraturan Departemen Agama, No 1 tahun 2008 tentang 

"Peraturan Urusan Agama tentang Pusat Pelatihan Agama Islam dan etika di  masjid”, 

dan diperkuat dengan Surat Edaran Komisi Pendidikan Swasta tahun 2012, tentang 

kriteria, prosedur dan ketentuan untuk alokasi subsidi sebagai kompensasi bagi guru 

di Pusat Pendidikan Islam (Tadika) dan biaya manajemen untuk masjid, sebagai 

berikut: 

a) Pusat Pendidikan Islam Masjid (Tadika) dan guru yang berhak menerima subsidi 

berdasarkan pengumuman ini harus ditempatkan di masjid yang terdaftar di 

bawah undang-undang tentang pengelolaan organisasi Islam hanya dengan 

memberikan subsidi masing-masing tidak lebih dari satu masjid.   

b) Kompensasi untuk guru di Pusat Studi Islam Tadika dan biaya pengelolaan 

masjid. 
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c) Pusat Pendidikan Islam Masjid (Tadika) harus mengajar dan mengevaluasi hasil 

studi atau belajar menurut kurikulum fardu’in Masjid 2005. 

c. Lembaga Pendidikan Formal 

Pendidikan formal terdiri dari sedikitnya dua belas tahun dari pendidikan dasar, 

dan pendidikan tinggi. Pendidikan dasar (primary school) dan 6 tahun, sekolah 

menengah (secondary school). Sekolah menengah dibagi menjadi 2, yaitu 3 tahun 

untuk sekolah menengah pertama dan tiga tahun untuk sekolah menengah atas. Taman 

kanak-kanak merupakan jenjang pendidikan sebelum pendidikan dasar (part of pre- 

primary education) yang merupakan bagian dari jenjang pendidikan dasar dengan lama 

waktu 2-3 tahun. Tergantung dari masing-masing penyelenggara. Struktur pendidikan 

dasar di Thailand dibagi menjadi empat tingkatan, yaitu 

1) Tingkatan pertama, adalah kelas awal di sekolah dasar yaitu kelas 1-3, yang 

disebut Prathom 1-3. Siswa yang termasuk tingkatan ini adalah mereka yang 

berumur 6-8 tahun. 

2) Tingkatan kedua, adalah siswa sekolah dasar kelas 4-6 yang disebut Prathom 4- 

6 siswa yang termasuk tingkatan ini adalah mereka yang berumur 9-11 tahun. 

3) Tingkatan ketiga, adalah siswa sekolah menengah pertama yang disebut 

Matthayom 1-3 umumnya mereka berumur 12-14 tahun. 

4) Tingkatan keempat, adalah siswa yang duduk dibangku sekolah menengah atas 

yang disebut Matthayom 4-6 umumnya mereka berumur 15-17 tahun. Pada 

tingkatan yang keempat ini siswa diberi kebebasan untuk memilih jalur kejuruan 

atau akademis, sehingga setelah memiliki mereka dibedakan menjadi dua 

kelompok sesuai dengan pilihannya tersebut. 
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Sebagaimana disebut di atas bahwa para siswa di sekolah-sekolah menengah 

atas, diberikan kebebasan memilih jalur akademik atau kejuruan. Atas dasar pilihan 

tersebut maka terdapat tiga jenis sekolah menengah atas akademik, sekolah menengah 

atas kejuruan, dan juga sekolah menengah atas komprehensif yang menawarkan atau 

menyelenggarakan kedua jalur tersebut yaitu jalur akademik dan jalur kejuruan. Para 

siswa yang memilih jalur akademis biasanya berniat untuk masuk ke universitas, 

sedangkan siswa yang masuk sekolah kejuruan biasanya masuk di dunia kerja. 

Untuk dapat menjadi siswa pada siswa sekolah menengah atas, maka calon siswa 

mengikuti ujian masuk. Untuk dapat naik tingkat, siswa harus mengikuti dan lulus tes 

nasional yang disebut NET (National Education Test). Anak-anak Thailand 

membutuhkan waktu 6 tahun bersekolah dasar tambahan tiga tahun akhir sekolah 

menengah. Mereka yang lulus 6 tahun sekolah menengah adalah mereka yang lulus 

dari O-NET (Ordinary National Education Test).  

Lembaga pendidikan Islam di antaranya adalah sebagai berikut: 

1) Madrasah 

Pertama kali madrasah yang di bangun di bumi Patani adalah Madrasah al- 

Maarif al-Wathaniyah al-Fathani, pada tahun 1933, walaupun aktif hanya tiga tahun 

namun hal itu tentunya sudah merupakan pedoman bagi pertumbuhan madrasah lain 

sesudahnya. 

Adapun tingkat pendidikan di madrasah bermula pada tingkat Ibtidaiyah, 

kemudian berkembang menjadi Mutawasitah dan seterusnya tingkat Tsanawiyah. 

Sistem pengajian agama di madrasah mengutamakan sistem talaqqi dan turath. 

Kurikulum madrasah sebagai pendidikan Islam harus memiliki dua komponen 

pokok yakni komponen pendidikan umum dan Islam. Madrasah merupakan lembaga 



52 

 

 
 

pendidikan Islam yang menjadi cermin bagi umat Islam. Fungsi dan tugasnya adalah 

merealisasikan cita-cita umat islam yang menginginkan anak mereka dididik menjadi 

manusia beriman dan berilmu pengetahuan. Untuk meraih kehidupan sejahtera duniawi 

dan kebahagiaan hidup di akhirat.65 

2) Pondok Modern (Sekolah Swasta Pendidikan Islam) 

Lembaga ini merupakan lembaga pendidikan hasil proses transformasi dari 

lembaga pondok pesantren tradisional ke pondok pesantren modern. Semua kegiatan 

diatur oleh pemerintah Thai melalui Pusat Pendidikan Kawasan II, di provinsi Yala. 

Sistem pendidikan dilaksanakan dalam bentuk dualisme semi-sekuler, yaitu 

pendidikan agama tingkat pendidikan Ibtidaiyah, Mutawasitah dan Tsanawiyah, 

sedangkan pendidikan umum dari tingkat Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan 

Sekolah Menengah Atas (SMA). 

Sedangkan metode pengajaran dikelompokkan menjadi tiga macam metode, 

di mana di antara masing-masing metode mempunyai ciri khas tersendiri, yaitu: 

a) Metode Sorogan, kata sorongan berasal dari bahasa Jawa yang berarti ‘sodoran 

atau yang disodorkan’. Maksudnya suatu metode belajar secara individual di mana 

seorang santri berhadapan dengan seorang guru, terjadi interaksi saling mengenal 

di antara keduanya. Seorang kiai atau guru menghadapi santri satu persatu secara 

bergantian. Pelaksanaannya, santri yang banyak itu datang bersama, kemudian 

mereka antri menunggu giliran masing-masing. Metode sorogan ini 

menggambarkan bahwa seorang kiai di dalam memberikan pengajarannya 

senantiasa berorientasi pada tujuan, selalu berusaha agar santri yang bersangkutan 

 

65 Muhaimin Abdul Madjid, Pemikiran Pendidikan Islam (Kajian Filosofis dan Kerangka 

Operasionalnya) (Bandung, Trigenda Karya, 1993), h. 307. 
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dapat membaca dan mengerti serta mendalami isi kitab. 

b) Metode Bandongan, metode ini sering disebut dengan halaqah, dimana dalam 

pengajian kitab yang dibaca oleh kiai hanya satu, sedangkan para santrinya 

membawa kitab yang sama, lalu santri mendengarkan dan menyimak bacaan 

kiai. Orientasi pengajaran secara bondongan ini, lebih banyak pada keikutsertaan 

santri dalam pengajian. Sementara kiai berusaha menanamkan pengertian dan 

kesadaran kepada santri bahwa pengajian itu merupakan kewajiban bagi mukhalaf. 

Kiai dalam hal ini memandang penyelenggaraan pengajian halaqah dari segi 

ibadah kepada Allah swt. 

c) Metode Weton, istilah weton berasal dari bahasa Jawa yang diartikan berkala atau 

berwaktu. Pengajian weton bukan pengajian rutin harian, tetapi dilaksanakannya 

pada saat-saat tertentu, misalnya pada setiap selesai sholat Jum’at dan sebagainya. 

Peserta pengajian weton tidak harus membawa kitab, karena apa yang dibicarakan 

kiai tidak bisa dipastikan, cara penyampaian kiai kepada peserta pengajian 

bermacam-macam, ada yang dengan diberi makna, tetapi ada juga yang hanya 

diartikan secara bebas. 

Selain itu, pondok juga masih bertahan dengan ciri-ciri tradisionalnya adalah 

sebagai berikut: 

a) Pondok tradisional biasanya terletak di kawasan pedalaman. Pondok itu didirikan 

di tanah milik tok guru atau sebagainya, dibeli sendiri dan sebagian lagi dimiliki 

oleh masyarakat dan menyerahkannya kepada tok guru. 

b)  Pondok-pondok yang menjadi asrama penginapan para pelajar semasa berada di 

institusi pengajian itu biasanya didirikan oleh pelajar. Oleh karena itu pelajar 

mempunyai hak yang sama, baik menjual atau mewakafkannya setelah tamat 
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belajar. Ketiga, Balai atau masjid merupakan pusat kegiatan, di sinilah tok guru 

akan melaksanakan kegiatan mengajar kepada para pelajar dan kadang kala 

menyampaikan pengajaran ilmu kepada masyarakat pada hari tertentu. 

c) Tok Guru atau Babo pondok merupakan pemimpin yang bertanggung jawab atas 

keseluruhan aktivitas termasuk pentadbiran maupun hubungan pondok dengan 

masyarakat dan ibu bapak pelajar.  

d) Tok guru pondok tidak memungut sembarangan bayaran dari para pelajar. Biaya 

hidup keluarganya diperoleh dari sumber kekayaannya sendiri. Walaupun 

kedudukannya yang dihormati itu mendapat sedekah, infaq dan zakat dari para 

pelajarnya dan masyarakat sekelilingnya. 

Penyelenggaraan pendidikan di pondok, awalnya memang belum 

menampakan sistem pentadbiran yang jelas. Pengelolaan pondok hanya sekadar 

mengisi kebutuhan masyarakat tentang pengetahuan agama. Kemudian dalam 

perkembangan berikut sejalan dengan bertambahnya pelajar dan perkembangan zaman 

serta pengalaman kiai, telah memberi angin baru dalam pertumbuhan dan 

perkembangan pendidikan pondok di Patani. 

Sejajar dengan kedudukan pendidikan Patani sebagai pusat tamadun Islam di 

era akhir abad ke-18 dan awal abad ke-19, pertumbuhan dan perkembangan pondok 

semakin pesat, sehingga terdapat beberapa buah tokoh yang terkenal, di antaranya: 

Pondok Kuala Bekah, Pondok Samela, Pondok Bendang Daya, Pondok Dala, Pondok 

Teragu, Pondok Tokyong dan Pondok Asistan. 
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C. Peranan Bahasa Melayu terhadap Pengembangan Pendidikan Islam di Pattani 

Selatan Thailand 

Bagian ini dijelaskan mengenai peran bahasa Melayu dalam pengembangan 

pendidikan Islam di Pattani, Selatan Thailand. Dilakukan dengan menganalisis hasil 

wawancara dan observasi yang telah dilakukan penulis. Adapun peran yang dimaksud 

adalah peran dalam bidang penulisan, bidang pengajaran dan bidang sosial budaya 

pendidikan Islam. 

1. Peranan Bahasa Melayu dalam bidang penulisan Pendidikan Islam 

Masyarakat muslim Melayu khususnya Pattani dalam hal tulisan memakai 

huruf Arab Melayu. Sebenarnya pemerintah Thailand telah memerintahkan untuk tidak 

menggunakan tulisan huruf Arab Melayu tersebut, tetapi masyarakat Pattani tidak mau 

menggunakan tulisan Thailand karena beranggapan bahwa akan menghilangkan 

budaya tulisan dari mereka yang asli. Tulisan yang masyarakat Pattani pakai biasa 

disebut dengan istilah tulisan Jawi, yang merupakan bagian dari bahasa Melayu. 

Tulisan itu berbentuk Arab tetapi bahasanya memakai bahasa Melayu. 

Bahasa Melayu digunakan dalam penulisan buku mata pelajaran di sekolah-

sekolah Pattani, Selatan Thailand. Berdasarkan wawancara yang dilakukan di Tadika 

Masjid Raja Cabang Tiga Fathoni. Sekolah tersebut menggunakan Bahasa Melayu 

pada mata pelajaran. Hal ini diungkapkan oleh Nuriyah Abdurrahman, kepala sekolah 

Tadika Masjid Raja Cabang Tiga Fathoni. 

Buku-buku yang digunakan dalam proses belajar mengajar di Tadika Masjid Raja 
Fathoni menggunkan bahasa Melayu  di setiap mata pelajarannya. Jumlah mata 
pelajaran di tadika ini terdiri dari delapan mata pelajaran, yaitu Bahasa Melayu 
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(tulisan Jawi), Bahasa Melayu (tulisan Rumi), Fiqih, Tauhid, Akhlak, Sejarah, 
Bahasa Arab dan Hadits.  
 

2. Peranan Bahasa Melayu dalam bidang pengajaran Pendidikan Islam 

Bahasa Melayu menjadi bahasa bunda (bahasa pertama) dan warisan 

peninggalan paling berharga bagi masyarakat Melayu yang tinggal di selatan Thailand. 

Bahasa Melayu memainkan peranan yang sangat penting di selatan Thailand. Bahasa 

Melayu sebagai alat komunikasi untuk mengungkapkan sesuatu pemikiran, perasaan, 

emosi, keperluan dan lain-lain. Bahasa Melayu merupakan alat perhubungan dalam 

kehidupan harian dan bahasa ini dituturkan meluas oleh semua golongan. Bahasa 

Melayu dituturkan oleh masyarakat biasa, pegawai kerajaan, pegawai swasta dan 

peniaga yang berbangsa Melayu dan bukan Melayu. 

Proses dalam pengajaran pendidikan Islam, para tuan guru (Tuan guru yang 

dimaksudkan oleh masyarakat Patani adalah pemilik sekolah pondok atau sekolah 

swasta agama Islam) dan guru agama menggunakan buku atau kitab bahasa Melayu 

baku dan menguraikannya dalam bahasa Melayu dialek Patani.  

Setelah Patani mengalami kekalahan perang dengan Siam dan Patani jatuh di 

bawah jajahan Siam. Institusi pondok mengalami kemunduran dalam penyebaran 

agama dan bahasa Melayu. Pondok masih tetap mengajar agama dan bahasa Melayu 

tetapi dewasa ini pondok terbagi kepada dua sistem. Pertama, pondok masih 

mempertahankan sistem lama, mengajar kitab kuning dalam bahasa Arab dan Melayu. 

Mereka belajar di surau atau masjid dan tinggal dalam pondok kecil-kecil. Sekarang 

ini sistem pondok ini sudah mulai lenyap di bumi Patani dan hanya tinggal beberapa 

buah sahaja yang masih aktif. Kedua, adalah pondok dalam bentuk sekolah agama 

Islam swasta (madrasah). Pondok ini merupakan perubahan daripada sistem pondok 
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lama kepada sistem persekolahan. Bahasa Melayu merupakan alat penyampaian yang 

penting dalam sistem pendidikan pondok maupun tadika. 

Bahasa Melayu memegang peranan yang sangat penting dalam pengajaran 

pendidikan Islam. Sejalan dengan penjelasan dari hasil wawancara dengan Nuriyah 

Abdurrahman. 

Bahasa Melayu sangat penting dan sangat besar perannya bagi masyarakat 
Patani,    bahasa Melayu bisa dikatakan sebagai bahasa ibunda atau bahasa yang 
digunakan sehari-hari, terutamanya di kalangan pelajar-pelajar Sekolah Tadika, 
karena di sekolah Tadika peran bahasa Melayu itu sebagai bahasa pengantar  
dalam proses belajar mengajar dan apabila disebut pendidikan Islam di Patani 
sudah tentu digunakan bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar dalam proses 
pengajaran. Selain itu, bahasa Melayu bukan hanya berperan di bidang 
pendidikan saja, tetapi juga sangat   berperan  di bidang agama. Contohnya 
apabila mengadakan ceramah agama, tuan guru atau kiyai menggunakan bahasa 
Melayu, karena masyarakat di Patani  kebanyakan bisa memahami bahasa 
melayu dibanding dengan bahasa Thai. 

Penggunaan bahasa Melayu lebih dominan digunakan dalam pendidikan Islam. 

Selain karena merupakan bahasa ibu, juga untuk melestarikan bahasa Melayu yang 

berada di antara bahasa Thai. Nuriyah Abdurrahman melanjutkan penjelasannya terkait 

peran bahasa Melayu dalam pengajaran pendidikan Islam. 

Sekolah tadika lebih dominan menggunakan bahasa Melayu, karena di Pattani 
apabila disebutkan pendidikan Islam, pasti bahasa yang digunakan dalam proses 
belajar mengajar adalah bahasa Melayu khususnya di bidang Pendidikan Islam. 
Seluruh pesantren ataupun sekolah yang mengajar agama Islam menggunakan 
bahasa Melayu.   99 % rakyat di Pattani menggunakan bahasa Melayu dalam 
berkomunikasi di kehidupan sehari-hari. 

Penjelasan di atas sejalan dengan respon dari guru kelas yang mengajar di 

Tadika saat dilakukan wawancara.  

Peran bahasa melayu dalam pengajaran pendidikan Islam itu sangat penting 
karena bahasa Melayu menjadi dasar bagi orang dan kanak-kanak di Tadika ini. 
Begitu kita perlukan menggunakan bahasa melayu di dalam proses pengajaran 
dan menggunakan dalam kehidupan seharian. Proses pengajaran sekarang 
mengambil berat tentang bahasa melayu karena di hari ini banyak bahasa asing 
seperti bahasa English dan Thai yang masuk mempengaruhi sehingga 
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membuatkan kanak-kanak kurang fasih dalam berbahasa melayu, oleh karena itu 
tugas guru sebagai pengajar usahakan menggunakan bahasa melayu dalam proses 
mengajar dengan baik dan tepat. 

3. Peranan Bahasa Melayu dalam bidang sosial budaya Pendidikan Islam 

Bahasa Melayu di Patani Selatan Thai memiliki peranan dan kedudukan yang 

sangat penting. Bahasa Melayu bukan sekadar menjadi alat perhubungan saja tetapi 

berperanan lebih dari itu. Bahasa Melayu tidak boleh berpisah dari masyarakat Melayu 

di Patani. Perjalanan sejarah Patani yang panjang dan penuh cabaran, namun bahasa 

Melayu tetap menjadi sesuatu isu yang penting. Walaupun Patani bukan merupakan 

sebuah negara Melayu di Nusantara tetapi masyarakat Patani tetap menjaga identitas 

mereka sebagai bangsa Melayu yang berbahasa Melayu. 

Bahasa Melayu telah menjadi budaya bagi masyarakat Pattani yang digunakan 

dalam kehidupan sehari-hari, baik dalam bidang pengajaran di sekolah maupun dalam 

kehidupan sosial masyarakat. Banyak budaya-budaya dari masyarakat Pattani yang 

menggunakan bahasa Melayu. Salah seorang informan dari masyarakat Pattani 

menjelaskan tentang pentingnya peran bahasa Melayu. 

Bahasa Melayu sangat penting digunakan dalam kehidupan sehari-hari untuk 
orang di negeri ini karena ia sebagai bahasa jati diri atau sebagai bahasa ibunda. 
Sebenarnya bahasa Melayu Pattani dengan Bahasa Melayu Malaysia sama saja 
karena sama-sama bahasa Melayu. Yang berbeda hanya karena dialek Melayu 
daerah. Di Malaysia pun bahasa Melayu daerah ada perbedaan. Bahasa Melayu 
Kelantan berbeza dengan bahasa Melayu Perlis. Tapi syukur di Malaysia ada 
bahasa standar sebagai bahasa Malaysia. Dalam hal ini di Patani tidak ada bahasa 
Melayu standar. Jadi, perbedaan bahasa Melayu Patani dengan bahasa Melayu 
Malaysia, di Patani hanya ada bahasa Melayu daerah sedangkan di Malaysia ada 
bahasa Melayu daerah dan ada bahasa Melayu standar sebagai bahasa Malaysia. 

Keterangan di atas menjelaskan bahwa bahasa Melayu yang digunakan di 

Pattani adalah bahasa Daerah. Sedangkan bahasa Melayu di Malaysia adalah bahasa 

resmi. Hal ini dikarenakan daerah Pattani telah menjadi bagian dari Negara Thailand 

yang menggunakan bahasa Thai sebagai bahasa resmi. Alasan inilah yang membuat  
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bahasa Melayu memiliki aturan dalam penggunaannya baik di sekolah maupun 

lingkungan masyarakat. Sebagaimana penjelasan dari Nuriyah Abdurrahman. 

Terdapat aturan penggunaan bahasa melayu di sekolah Tadika ini, oleh karena 
sekolah Tadika ini 90% menggunakan bahasa Melayu, baik dalam 
berkomunikasi maupun dalam proses belajar mengajar.  Hanya 10% saja yang 
menggunakan bahasa Thai. Bahasa Thai yang digunakan khususnya ketika guru 
menjelaskan materi kepada pelajar. Guru-gurunya akan menyelipkan sedikit 
bahasa Thai agar lebih mudah untuk memahami materi yang disampaikan oleh 
guru. Proses pembelajaran akademik di luar pendidikan Islam di Pattani atau 
seluruh negara Thailand 100% menggunakan bahasa  Thai dalam  proses 
pembelajaran karena di negara Thailand khususnya di Bangkok bisa dikatakan 
rakyat di sana hanya 5% saja yang bisa berbahasa melayu. Bahkan di kalangan 
rakyat Thailand di Bangkok yang dapat berbicara dengan bahasa Melayu asal 
usul mereka  atau nenek mereka asalnya dari Pattani. 

Meskipun dalam lingkungan sekolah Tadika menggunakan bahasa Melayu. 

Kebanyakan anak-anak mulai berkurang dalam bertutur bahasa Melayu karena adanya 

pengaruh dari bahasa Thai yang ingin menguasai atau menjadikannya sebagai bahasa 

sehari-hari. Hal ini senada dengan jawaban dari informan guru kelas dari Tadika. 

Menurut pandangan saya bahasa melayu sangat penting bagi setiap lapisan 
masyarakat Patani karena bahasa Melayu dianggap sebagai bahasa ibunda dan 
bahasa Melayu juga adalah bahasa yang digunakan dalam berkomunikasi dalam 
kehidupan sehari-hari. Bahasa melayu sangat berperan penting dalam lingkungan 
sekolah tetapi sekarang kebanyakan anak-anak kurang bertutur atau bercakap 
dengan bahasa Melayu yang menjadi penyebabnya itu lingkungan keluarga, 
lingkungan teman-teman dan sebagainya, karena lingkungan tersebut 
dipengaruhi oleh bahasa Thai. 

Menurut guru kelas Tadika terkait tergerusnya penggunaan bahasa Melayu 

dalam kehidupan sosial yang dipengaruhi oleh bahasa Thai. 

Pada zaman dahulu bisa dikatakan 100% pelajar-pelajar di Tadika ini bertutur 
atau bercakap dengan menggunakan bahasa Melayu, karena lingkungan keluarga 
atau lingkungan masyarakat Pattani sangat suka bercakap dengan bahasa Melayu, 
tetapi zaman sekarang sudah terbalik. Saat ini, pelajar-pelajar di sekolah Tadika 
ini tidak semua bisa berbahasa Melayu oleh karena sangat kuat proses siamisasi 
di zaman sekarang menyebabkan anak-anak rasa sukar dalam berbahasa Melayu 
padahal bahasa melayu ini adalah bahasa ibu dan bahasa asas  bagi masyarakat 
Pattani. Untuk solusinya dalam memperoleh kembali untuk kanak yang belum 
bisa dan belum fasih dalam berbahasa melayu caranya step pertama kanak-kanak 
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itu harus sering bergaul dengan lingkungan teman yang selalu bercakap bahasa 
melayu. Step yang kedua guru di kelas atau guru setiap mata pelajaran usahakan 
dalam proses belajar mengajar itu jangan menggunakan bahasa Thai oleh karena 
kita dapat melatihkan kanak-kanak tersebut melalui dia sering dengar bahasa 
melayu. Step terakhir ajar dia mengenal tentang kepentingan bahasa melayu dan 
mengenal kaidah-kaidah menggunakan bahasa melayu itu seperti apa, insya 
Allah dengan step by step kanak-kanak itu akan cepat pintar dan otomatis akan 
bisa berbahasa melayu. 

Penggunaan bahasa Melayu di lingkungan sekolah sangat dipengaruhi oleh 

lingkungan keluarga dan pergaulan. Proses siamisasi adalah upaya pemerintah 

Thailand untuk menjadi bahasa Thai sebagai bahasa resmi juga digunakan oleh 

masyarakat Pattani. Hal ini juga dijelaskan oleh salah satu tokoh masyarakat terkait 

besarnya peran siamisasi dalam menggerus penggunaan bahasa Melayu dalam 

kehidupan sosial. 

Sebenarnya pada zaman dahulu pihak pemerintah Thai menganggap bahasa 
Melayu itu sebagai bahasa bangsa yang terjajah. Bahasa yang tidak dapat 
diterima oleh pihak pemerintah. Namun demikian, jika kita melihat pada masa 
sekarang, bahasa Melayu sudah terekspos pada masyarakat umum, maka pihak 
pemerintah memahami bahwa bahasa melayu sekarang ini sangat penting. Lebih 
dari 200 juta pengguna bahasa Melayu di seluruh dunia khususnya di Indonesia, 
Malaysia, Brunei dan juga di Selatan Thailand menggunakan bahasa Melayu 
oleh. Jika kita melihat penggunaan bahasa Melayu sekarang ini, telah banyak di 
sekolah-sekolah bahkan di sekolah kerajaan sendiri pun terdapat pengajaran 
menggunakan bahasa Melayu. Walaupun jam mengajarnya masih sedikit, tetapi 
pihak pemerintah telah memberi peluang untuk belajar bahasa Melayu. Kita 
harus memberi penjelasan kepada pihak pemerintah bahwa bahasa Melayu 
sangat penting bukan hanya digunakan di selatan Thailand saja, bahkan ia adalah 
bahasa perantara, bahasa perdagangan dan bahasa komunikasi dengan 
masyarakat di Malaysia, Indonesia, Brunei, Singapura  dan beberapa negara yang 
menggunakan bahasa Melayu. 

Seiring dengan terjadinya siamisasi di dalam masyarakat Pattani, anak-anak di 

lingkungan keluarga dan pergaulan sehari-harinya lebih banyak menggunakan bahasa 

Thai. Hal ini menjadikan anak-anak terkadang susah memahami bahasa Melayu. Hal 

ini dijelaskan oleh salah satu peserta didik di Tadika. 

Kesulitan yang terdapat dalam menggunakan bahasa melayu bagi saya yaitu 

saya merasa susah untuk memahami arti-arti kosa kata dan sering salah dalam 
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bercakap bahasa melayu karena kebanyakan ahli keluarga saya bercakap 

dengan menggunakan bahasa Thai, mungkin itu juga salah sebab membuatkan 

sulit dalam memahami bahasa dengan baik dan satu sebab lagi yang menjadi 

halangan bagi saya dalam menggunakan bahasa dalam belajar atau dalam 

kehidupan seharian yaitu saya lahir di provinsi Phuket selatan Thai yang 

kebanyakan masyarakat menggunakan bahasa Thai dalam komunikasi harian. 

 



 

 

63 

BAB V 

KESIMPULAN 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan penyusun maka dapat 

disimpulkan sebagai berikut: 

1. Pendidikan Islam di Pattani bermula sejak Islam datang dan menetap di Patani 

yaitu pada abad ke-15. Setelah tahun 1966 M pemerintah mewajibkan secara 

paksa setiap institusi pendidikan agama mendaftarkan diri kepada pihak 

kerajaan di bawah akta “Rong Rean Son Sasna Islam” (sekolah swasta 

pendidikan Islam). Pada akhir 1970 M sekolah agama yang mempunyai dua 

sistem menjadi tumpuan masyarakat. Pada tahun 1980 M minat masyarakat 

bertumpu kepada sekolah agama yang besar dan mempunyai dua sistem 

pelajaran serta sarana lengkap sebagian besar tenaga pengajarnya adalah 

lulusan dari luar negeri yang dipanggil ustaz. Pendidikan Islam di Pattani saat 

ini terdiri dari tiga jenis, yaitu pendidikan informal, pendidikan non formal dan 

pendidikan formal.  

2. Peran bahasa Melayu dalam pendidikan Islam di Pattani sangatlah penting. 

Bahasa Melayu adalah bahasa ibu bagi masyarakat Pattani. Bahasa Melayu 

digunakan dalam penulisan buku mata pelajaran pada sekolah Islam. Proses 

belajar mengajar yang dilakukan juga menggunakan bahasa Melayu. Selain 

untuk menyampaikan materi pelajaran kepada anak-anak, juga untuk 

melestarikan bahasa Melayu itu sendiri. Meskipun pernah terjadi pelarangan 

penggunaan bahasa Melayu di sekolah-sekolah, tetapi masyarakat Pattani 

mendesak pemerintah Thailand untuk tetap diizinkan. Selain bahasa Melayu 
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merupakan alat komunikasi di antara masyarakat, juga merupakan salah satu 

budaya dari masyarakat Pattani. 

B. Implikasi   

Berdasarkan hasil penelitian, maka implikasi penelitian ini adalah bahasa 

Melayu pada masyarakat Pattani harus dilestarikan penggunaannya baik dalam bidang 

penulisan, pengajaran serta kehidupan sosial pendidikan Islam. Karena bahasa Melayu 

adalah bahasa ibu yang menjadi ciri khas dari masyarakat Pattani.
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Lampiran 1 

Nama  : Fatihah Saning 

NIM  : 20100117092 

Jurusan  : Pendidikan Agama Islam 

Judul  : Pengembangan Pendidikan Islam Melalui Penggunaan  

               Bahasa Melayu   di Pattani Selatan Thailand 

Daftar Pertanyaan Wawancara kepada Kepala Sekolah, Guru dan Peserta 

Didik di TADIKA Masjid Raja Fathoni serta masyarakat 

A. Pertanyaan kepada Kepala Sekolah 

1. Menurut Ibu, seberapa besar peran Bahasa Melayu dalam pendidikan Islam? 

2. Apakah Bahasa yang digunakan di Sekolah Tadika ini lebih dominan Bahasa 

Melayu? Jika iya, mengapa? 

3. Apakah terdapat aturan tentang penggunaan Bahasa Melayu di Sekolah Tadika? 

4. Apakah buku pelajaran dalam proses pembelajaran menggunakan Bahasa 

Melayu? 

B. Pertanyaan kepada Guru 

1. Menurut Bapak/Ibu, seberapa besar peran bahasa Melayu dalam pengajaran 

pendidikan Islam? 

2. Menurut Bapak/Ibu, apakah bahasa Melayu seharusnya lebih balik  jika 

digunakan dalam proses belajar mengajar? 

3. Menurut Bapak/Ibu, seberapa besar peran bahasa Melayu dalam kehidupan sosial 

budaya, terutama dalam lingkungan sekolah? 

4. Apakah kanak-kanak atau pelajar-pelajar di sekolah tadika ini semua bisa 

berbahasa melayu dan jika terdapat pelajar yang tidak bisa berbahasa melayu 

bagaimana solusinya? 

C. Pertanyaan kepada Peserta Didik 

1. Bagaimana perasaan adik-adik saat menggunakan bahasa Melayu dalam proses 

pembelajaran?  

2. Apakah terdapat kesulitan dalam menggunakan bahasa Melayu? 
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D. Pertanyaan kepada Masyarakat 

1. Menurut Bapak/Ibu, seberapa penting bahasa Melayu digunakan dalam 

kehidupan sehari-hari, dan apakah terdapat perbedaan antara bahasa melayu di 

Malaysia dan Pattani? 

2. Bagaimana pendapat Bapak/Ibu atas penolakan penggunaan bahasa Melayu  

oleh pihak pemerintah yang pernah terjadi? 

3. Menurut Bapak/Ibu, saat ini apakah seluruh rakyat Patani fasih berbahasa 

Melayu atau menggunakan bahasa lain? 
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Lampiran 2 

Nama   : Fatihah  Saning 

Nim   : 20100117092 

Konsentrasi   : Pendidikan Agama Islam 

Judul Skripsi  : Pengembangan Pendidikan Islam melalui Penggunaan  

  Bahasa Melayu di Pattani Thailand Selatan. 

LEMBAR PERSETUJUAN MENJADI RESPONDEN 

 

Yang bertanda tangan dibawah ini 

Nama   : 

Jenis Kelamin              : 

Alamat   : 

 Menyatakan dengan sesungguhnya saya secara sukarela bersedia untuk menjadi 

responden dalam penelitian ini dengan judul “Pengembangan Pendidikan Islam melalui 

penggunaan Bahasa Melayu di Pattani Thailand Selatan” saya akan berpartisipasi 

dalam penelitian ini selesai dan saya akan memberikan jawaban sesuai dengan apa yang 

saya lihat dan yang apa yang saya alami, dan bila sewaktu-waktu dirugikan dalam 

bentuk apapun berhak membatalkan persetujuan. 

 Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan penuh 

kesedaran tanpa paksaan siapapun. 

                                                                                       Pattani,      Agustus 2023 

      Peneliti                                                                                           Responden  

 

Fatihah Saning 
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Lampiran 3 

Dokumentasi Wawancara 

1. Wawancara kepada Kepala Sekolah 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Wawancara kepada Guru 
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3. Wawancara kepada Peserta Didik  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Wawancara kepada Masyarakat 

 



 

 

74 

RIWAYAT HIDUP 

 

Fatihah Saning lahir di Desa Nawang, 

Kecamatan Cabang tiga, Kabupaten Meuang 

Pattani Selatan Thailand pada tanggal 27 Mei 

1995. Ia merupakan anak keempat dari lima 

bersaudara dari pasangan Abdulqadir dan 

Faridah, suku Melayu yang tinggal dan 

menetap di Desa Nawang, Kecamatan Cabang 

tiga, Kabupaten Meuang Pattani Selatan 

Thailand. 

Riwayat pendidikan yang ia lalui yaitu SD Tessaban 1 Ban Cabang Tiga School 

daerah Meuang Provinsi Pattani Thailand,  kemudian melanjutkan pendidikan di SMP 

dan SMA Triamsuksa Wittaya Scool daerah. Meuang Provinsi Pattani Thailand. 

Setelah lulus SMA kemudian melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi tepatnya di 

Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, pada Jurusan Pendidikan Agama Islam 

Fakultas Tarbiyah dan Keguruan melalui jalur beasiswa. Cita-cita menjadis seorang 

guru yang profesional dalam mencerdaskan bangsa dan negara. Motto hidup “Jangan 

pernah berhenti untuk berdo’a dan berusaha karena di dunia ini tidak ada yang tidak 

mungkin, di balik kesulitan selalu ada kemudahan, manusia hanya menjalani tetapi 

Allah menentukan yang terbaik. 

   

 


