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PEDOMAN TRANSLITERASI 

 

1. Konsonan 

 

Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama 

 Alif Tidak dilambangkan Tidak dilambangkan ا

 Ba b be ب

 Ta t te ت

  ṡa ṡ es (dengan titik di ث

atas) 

 Jim j Je ج

 ḥa ḥ ha (denga ntitik di ح

bawah) 

 Kha kh kadan ha خ

 Dal d De د

 Żal ż zet (dengan titik di ذ

atas) 

 Ra r Er ر

 Zai z Zet ز

 Sin S Es س

 Syin Sy Es dan ye ش

 ṣad ṣ es (dengan titik di ص

bawah) 

 ḍad ḍ de (dengan titik di ض

bawah) 

 ṭa ṭ te (dengan titik di ط

bawah) 

 ẓa ẓ zet (dengan titk di ظ

bawah) 

 ain „ A postrof terbalik„ ع
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 Gain g Ge غ

 Fa f Ef ف

 Qaf q Qi ق

 Kaf k Ka ك

 Lam l El ل

 Mim m Em م

 Nun n En ن

 Wau w We و

 Ha h Ha ه

 Hamzah , Apostof ء

 Ya y Ye ي

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda 

 apapun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir  maka ditulis dengan tanda      . 

 

2. Vokal 

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

monoftong dan vokal rangkap atau diftong. 

Vokal tungggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, 

transliterasinya sebagai berikut : 

Tanda Nama Huruf  Latin Nama 

 fatḥah a A ا َ

 Kasrah i I ا َ

 ḍammah u U ا َ

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, 

transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu : 

Tanda Nama Huruf Latin Nama 
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C

o

n

t

ocontoh:  

 kaifa : كَيْفََ

 haula : هوََْلََ

 

3. Maddah 

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, 

transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu : 

 

 

Harkat dan Huruf 

 

Nama 

 

Huruf dan 

Tanda 

 

Nama 

 

|َ...ىَ   fatḥah dan ali fatau ...اَ 

yā‟ 

Ā a dan garis di 

atas 

 Kasrah dan yā‟ I I dan garis di ى

atas 

 ḍammah dan wau Ū u dan garis di ىو

atas 

Contoh:  

 māta : مَاَتََ

 ramā : رَمَي

 qila : قيِْمََ

 yamūtu : يمَُوْتَُ

 

4. Tā’Marbūṭah 

 fatḥahdanyā‟ Ai a dani ىَ 

 

 ى وَ 

 

fatḥahdanwau Au 

 

a dan u 
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Transliterasi untuk tā’marbūṭah ada dua, yaitu: tā’ marbūṭah yang hidup atau 

mendapat harkat fatḥah, kasrah, dan ḍammah, yang transliterasinya adalah [t]. Sedangkan 

tā’marbūṭah yang mati atau mendapat harkat sukun transliterasinya adalah [h]. 

Kalau pada kata yang berakhir dengan tā’ marbūṭah di ikuti oleh kata yang 

menggunakan kata sandang al- serta bacaan kedua kata ituterpisah, maka tā’ marbūṭah 

itu transliterasinya dengan (h). 

Contoh: 

 raudah al- at fāl : رَوْضَةَُاْلأطَْفاَلَِ

 al-madinah al-fādilah : انَْمَدَِيْىةََُانَْفاََضِهةََُ

 al-hikmah :  انَْحِكْمَةَُ

 

5. Syaddah (Tasydid) 

 Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab di lambangkan dengan 

sebuah tanda tasydid (َّّ ), dalam transliterasinya ini di lambangkan dengan perulangan 

huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah. Jika huruf َ  ber-tasydid diakhirَ ىَ

sebuah kata dan di dahului oleh huruf kasrah (َّىِي),maka ia di transliterasikan seperti huruf 

maddah menjadi (i). 

 rabbanā :  رَبَّىَا

يْىَا  najjainā :  وجََّ

قَِ  al-haqq :  انَْحَّ

مََ  nu”ima :  وعُِّ

 aduwwun‘ :  عَدُوَ 

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

maka ia di transliterasikan seperti huruf maddah menjadi i. 

Contoh:  

  Ali  bukan „Aliyy atau „Aly„ :  عَهيَِِّ
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 . Arabi  bukan „Arabiyy atau „Araby„ :  عَرََبيَِِّ

 

 

6. Kata Sandang 

 Kata sandang dalam sistem tulisan Arab di lambangkan dengan hurufَال(alif lam 

ma’arifah). Dalam pedomant ransliterasi ini, kata sandang di transliterasi seperti biasa, al-

, baik ketika ia di ikuti oleh huruf syamsiah maupun huruf qamariah. Kata sandang tidak 

mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang di tulis terpisah dari 

kata yang mengikutinya dan di hubungkan dengan garis mendatar (-).  

 al-syams (bukanasy-syam) :  انَشَّمْسَُ

نْزَنةََُ  al-zalzalah (bukanaz-zalzalah) :  انَزَّ

 al-falsalah :  انَْفهَْسَفةََُ

 al-bilād :  انَْبلََََدَُ

 

7. Hamzah 

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrop        hanya berlaku bagi 

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

ia tidak di lambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif. 

 ta’murūṭn :  تأَمُْرُوْنََ

 ’al-nau :  انَىَّوْعَُ

 ’syai :  شَيْءَ 

 umirtu :  أمُِرْتَُ

 

8. Penulisan Kata Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia 

Kata, istilah atau kalimat Arab yang di transliterasi adalah kata, istilah atau 

kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau 

sudah sering di tulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi di tulis menurut cara 
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transliterasi di atas. Misalnya kata Al-Qur‟an  dari al-Qur’ān), alhamdulillah, dan 

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

Arab, maka mereka harus di transliterasi secara utuh. 

Contoh:  

Fi Zilāl al-Qur’ān 

Al-Sunnahqabl al-tadwin 

Adapun tā’ marbutah di akhir kata yang di sandarkan kepada lafz al-jalālah, di 

transliterasikan dengan huruf [t]. contoh: 

 hum fi rahmatillāh : همَُْفيَِْرَحْمَةَِاللَِ 

 

9. Lafẓal-Jalālah(الل) 

Kata “Allah” yang di dahului partikel seperti huruf jarr dan huruf lainnya atau 

berkedudukan sebagai muḍāfilaih (frase nominal), di transliterasi tanpa huruf hamzah. 

Adapun tā’ marbūṭah di akhir kata yang di sandarkan kepada lafẓ al-Jalālah di 

transliterasi dengan huruf [t]. 

 dįnullāh :  دِيْهَُاللَِ

 hum fi rahmatillāh : همَُْفيَِْرَحْمَةَِاللَِ

 

10. Huruf Kapital 

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

transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital 

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

misalnya, di gunakan untuk menuliskan huruf awal nama dari (orang, tempat, bulan) dan 

huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri di dahului oleh kata sandang (al-), 

maka yang di tulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf 

awal kata sandangnya.  Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang 
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tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf 

awal dari judul referensi yang di dahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia di tulis 

dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK,DP, CDK, dan DR). 

 Contoh: 

 Wamā Muhammadunillārasul 

 Inna awwalabaitinwudi’alinnāsiIallazi bi Bakkatamubārakatan 

 Syahru Ramadān al-laziunzilafiih al-Qur’ān 

 Nasir al-Din al-Tusi  

 Abu Nasr al-Farabi 

 Al-Gazāli 

 Al-Munqiz min al-Dalāl 

 

 

 

 

BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Manusia pada dasarnya adalah makhluk individu sekaligus makhluk sosial, manusia 

sebagai makhluk sosial dalam hal ini memiliki kecendrungan di antaranya adalah bagaimana 

ia bisa berinteraksi, berkumpul, berkreasi berdiskusi dan semacamnya, manusia tidaklah 

mampu berdiri sendiri, manusia membutuhkan orang-orang selain dari dirinya, dalam setiap 

permasalah-permasalahan manusia memerlukan pihak lain untuk bertukan pikiran, 

bermusyawarah sampai menemukan solusi. Hal ini dapat kita lihat pada bagaimana dinamika 
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wacana politik yang ada di perguruan tinggi, khususnya di kantin UIN Alauddin Makassar 

sebagai ruang publik. 

Ruang publik (public space) fisik selain berfungsi sosial juga bermakna kultural dan 

politik, yaitu digunakan sebagai media penyampaian pendapat dalam bentuk 

unjukrasa/demonstrasi mahasiswa. Penggunaan ruang publik fisik tersebut karena tidak 

tersedianya ruang khusus diluar gedung untuk aktivitas demonstrasi. Dan tidak terpusat pada 

satu titik,membentuk pola dalam ruang kota di Kota Makassar, sehingga kajian spasial 

menjadi kuncinya terkait karakteristik ruang,pola,alasan penggunaan ruang serta kriteria 

ruang untuk aktivitas demonstrasi. 

Kantin tidak hanya dijadikan sebagai tempat makan, minum, menyeduh kopi dan 

sebagainya, tetapi kantin sebagai tempat berkumpulnya mahasiswa justru dijadikan sebagai 

tempat diskusi, baik itu mengenai isu kenegaraan, diskusi akademik, dan konsolidasi para 

demonstran melihat masalah-masalah yang ada di kampus UIN Alauddin Makassar.  

Kantin sebagai ruang publik menjadi tempat bertemunya gagasan antar mahasiswa, 

betapa tidak mahasiswa rela duduk sampai berjam-jam untuk berdebat, berdiskusi, 

berinteraksi dan lain-lain. Oleh karenanya Menurut Jurgen Habermas pemanfaatan ruang 

publik merupakan salah satu syarat saat memandang suatu system pemerintahan yang 

demokratis. Tidak hanya itu perubahan perubahan yang terjadi di kampus itu lahir dari dari 

hasil diskusi mahasiswa di kantin. Olehnya itu ruang publik (kantin) tidak hanya dipahami 

sebagai tempat bertemu dan duduk bersama, tetapi kantin hadir sebagai wadah bebas untuk 

berekspresi, berargumentasi tentang masalah-masalah yang terjadi di negara ini. 
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Dalam dunia perpolitikan khususnya dalam merumuskan kebijakan, pemangku kebijakan 

idealnya membutuhkan saran-saran dari mahasiswa, sehingga keputusan yang ditetapkan 

tidaklah keliru dan merugikan pihak tertentu. Keberadaan mahasiswa sebagai sosial of kontrol 

menjadi penyeimbang dalam setiap kepemimpinan.  

B. Fokus Penelitian dan Deskriptif Fokus 

1. Fokus Penelitian. 

a. Konsep Ruang Publik Menurut Jurgen Habermas 

b. Kantin sebagai tempat konsolidasi 

c. Manfaat kantin sebagai ruang publik 

2. Deskripsi Fokus 

a. Ruang Publik 

b. Wacana Politik 

Tabel 

Fokus Penelitian Deskripsi Fokus 

1. Ruang Publik a. Konsep ruang publik menurut Jurgen 

Habermas 

2. Dinamika Wacana Politik  
b. kantin sebagai tempat untuk 

mengkonsolidasikan masalah-

masalah yang ada di kampus UIN 

Alauddin Makassar. 

Sumber: Hasil kajian penulis, 2016 

C. Rumusan Masalah  
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 Dinamika wacana politik di kampus UIN Alauddin Makassar menjadi dasar sehingga 

penulis mendapatkan rumusan masalah yaitu: 

1. Bagaimana peranan kantin terhadap mahasiswa dalam mendinamisasikan politik di 

kampus? 

2. Apakah dinamika politik mahasiswa yang lahir sudah sesuai dengan konsep politik 

islam? 

 

 

 

 

 

D. Kajian Pustaka 

 Fransisco Budi Hardiman dalam buku Demokrasi Deliberatif cetakan ke-5, Yogyakarta 

Tahun 2009, terbitan Kanisius membahas tentang ruang public sebagai ruang bebas warga 

Negara untuk menyatakan sikap mereka. Ia juga mengatakan bahwa ruang public yang 

berfungsi secara politis tidak hanya mampu mempersepsi, menemukan dan mentematisasi 

masalah-masalahsosial-politis, melainkan juga dapat menjadi mediasi gaya-gaya hidup 

particular yang majemuk dalam orientasi nilai mereka di satu pihak dan institusi-institusi 

birokratis dan ekonomi di laipihak. 

 Hebermas (1989) Ruang Publik memiliki peran yang cukup berarti dalam proses 

berdemokrasi, tempat para aktor-aktor masyarakat warga mem bangun ruang public 

:Pluralitas (keluaraga, ke-lompok informal, organisasi-organisasi sukarela), Publisitas (media 

massa, institusi kultural), Ke-privatan (wilayah perkembangan individu dan moral), Legalitas 

( struktur hukum umum dan hak-hak dasar.) 
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Habermas (1989) merumuskan ruang publik da-lam beberapa formulasi. Setidaknya 

ada 5 va-riasi:  

1. Suatu aktivitas dalam kehidupan sosial di-mana semacam opini publik dibentuk 

2. Orang-orang privat yang berkumpul sebagai suatu publik untuk mengartikulasikan kepen-tingan 

masyarakat kepada negara  

3. Ruang publik merupakan ruang dimana orang orang privat berkumpul sebagai publik  

4. Orang-orang privat yang menggunakan rasionya secara publik  

5. Ruang publik ialah ruang yang memediasi  masyarakat dan negara, dimana publik meng 

organisasikan diri mereka secara mandiri se-bagai pengusung opini publik. 

 Menurut Darmawan (2006), berdasarkan sifat-nya terdapat 3 (tiga) kualitas utama sebuah ruang 

publik, yaitu
1
:  

1. Tanggap (Responsive), berarti bahwa ruang tersebut dirancang dan dikelola dengan 

mempertimbangkan kepentingan para peng-gunanya.  

2.  Demokratis (Democratic), berarti bahwa hak para pengguna ruang publik tersebut ter-

lindungi, pengguna ruang publik bebas ber-ekspresi dalam ruang tersebut, namun tetap 

memiliki batasan tertentu karena dalam penggunaan ruang bersama perlu ada tole-ransi 

diantara para pengguna ruang. dan  

3. Bermakna (Meaningful), berarti mencakup adanya ikatan emosional antara ruang ter-

sebut dengan kehidupan para penggunanya 

E. Metodologi Penelitian  

                                                           
1
Keberadaan warung kopi, diakses dari 

http://www.google.co.id/url?sa=t&rct=j&q=keberadaan%20warung%20kopi%20sebagai%20ruang%20publik%20m

akassar&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj8sLLQvaTVAhVEMo8KHQDnBGgQFgglMAA&

url=http%3A%2F%2Ftemuilmiah.iplbi.or.id%2Fwpcontent%2Fuploads%2F2016%2F12%2FIPLBI2016-E-053-

058-Keberadaan-Warung-Kopi-sebagai-Ruang-Publik-di-Kota-

Makassar.pdf&usg=AFQjCNHJq_7sRx_meXPcjxaBwxaVGcbxCw pada tanggal 22 Juli 2017 pukul 09.04 

http://www.google.co.id/url?sa=t&rct=j&q=keberadaan%20warung%20kopi%20sebagai%20ruang%20publik%20makassar&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj8sLLQvaTVAhVEMo8KHQDnBGgQFgglMAA&url=http%3A%2F%2Ftemuilmiah.iplbi.or.id%2Fwpcontent%2Fuploads%2F2016%2F12%2FIPLBI2016-E-053-058-Keberadaan-Warung-Kopi-sebagai-Ruang-Publik-di-Kota-Makassar.pdf&usg=AFQjCNHJq_7sRx_meXPcjxaBwxaVGcbxCw
http://www.google.co.id/url?sa=t&rct=j&q=keberadaan%20warung%20kopi%20sebagai%20ruang%20publik%20makassar&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj8sLLQvaTVAhVEMo8KHQDnBGgQFgglMAA&url=http%3A%2F%2Ftemuilmiah.iplbi.or.id%2Fwpcontent%2Fuploads%2F2016%2F12%2FIPLBI2016-E-053-058-Keberadaan-Warung-Kopi-sebagai-Ruang-Publik-di-Kota-Makassar.pdf&usg=AFQjCNHJq_7sRx_meXPcjxaBwxaVGcbxCw
http://www.google.co.id/url?sa=t&rct=j&q=keberadaan%20warung%20kopi%20sebagai%20ruang%20publik%20makassar&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj8sLLQvaTVAhVEMo8KHQDnBGgQFgglMAA&url=http%3A%2F%2Ftemuilmiah.iplbi.or.id%2Fwpcontent%2Fuploads%2F2016%2F12%2FIPLBI2016-E-053-058-Keberadaan-Warung-Kopi-sebagai-Ruang-Publik-di-Kota-Makassar.pdf&usg=AFQjCNHJq_7sRx_meXPcjxaBwxaVGcbxCw
http://www.google.co.id/url?sa=t&rct=j&q=keberadaan%20warung%20kopi%20sebagai%20ruang%20publik%20makassar&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj8sLLQvaTVAhVEMo8KHQDnBGgQFgglMAA&url=http%3A%2F%2Ftemuilmiah.iplbi.or.id%2Fwpcontent%2Fuploads%2F2016%2F12%2FIPLBI2016-E-053-058-Keberadaan-Warung-Kopi-sebagai-Ruang-Publik-di-Kota-Makassar.pdf&usg=AFQjCNHJq_7sRx_meXPcjxaBwxaVGcbxCw
http://www.google.co.id/url?sa=t&rct=j&q=keberadaan%20warung%20kopi%20sebagai%20ruang%20publik%20makassar&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj8sLLQvaTVAhVEMo8KHQDnBGgQFgglMAA&url=http%3A%2F%2Ftemuilmiah.iplbi.or.id%2Fwpcontent%2Fuploads%2F2016%2F12%2FIPLBI2016-E-053-058-Keberadaan-Warung-Kopi-sebagai-Ruang-Publik-di-Kota-Makassar.pdf&usg=AFQjCNHJq_7sRx_meXPcjxaBwxaVGcbxCw
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1. Jenis dan Lokasi Penelitian 

a. Jenis Penelitian 

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif lapangan. Penelitian kualitatif 

dapat didefinisikan sebagai metode penelitian ilmu-ilmu sosial yang mengumpulkan dan 

menganalisa data berupa kata-kata (lisan maupun tulisan) perbuatan-perbuatan manusia 

serta peneliti tidak berusaha menghitung data kualitatif yang telah diperoleh.
2
 Dengan 

demikian penelitian kualitatif itu bersifat mengumpulkan data dengan tidak menganalisis 

angka-angka, akan tetapi tidak berarti dalam penelitian kualitatif para peneliti tabu dengan 

angka-angka. 

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian deskriptif, yang 

diartikan sebagai gambaran atau deskripsi secara sistematis, faktual dan akurat tentang 

keadaan yang diteliti. 

b. Lokasi Penelitian 

 Penelitian ini berlokasi di kantin kampus UIN Alauddin Makassar. 

2. Pendekatan Penelitian 

 Penelitian ini menggunakan pendekatan Sosiologis Syar‟i. Penelitian dengan pendekatan 

Sosiologis di mana memandang hukum sebagai fenomena sosial. Penelitian hukum yang 

sosiologis, terdiri dari:
3
 

a. Penelitian berlakunya hukum, yang meliputi : 

1)  Penelitian efektivitas hukum  

2)  Penelitian dampak hukum 

                                                           

2
Lexy J. Meleong, Metodologipenelitiankualitatif(Bandung: RemajaRosdaka, 2009), h.12-13. 

3
Amiruddindan Zainal Asikin, PengantarMetodePenelitianHukum, (Cet. 2; Jakarta: Raja GrafindoPersada, 

2004), h.30.  
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b. Penelitian identifikasi hukum tidak tertulis 

Melalui pendekatan syar‟i diharapkan dapat memperjelas fungsi dan peran hukum 

Islam dalam membangun hukum nasional. 

3. Sumber Data 

 Dalam penulisan ini dilihat dari cara memperoleh dan mengumpulkan data, maka penulis 

membedakan data menjadi 2 (dua) macam yaitu data primer dan data sekunder. Data primer 

adalah data yang diperoleh langsung dari obyek yang diteliti, sedangkan data sekunder 

adalah sejumlah data atau keterangan yang diperoleh secara tidak langsung dari informan 

melainkan melalui bahan-bahan dari arsip atau dokumen, literatur-literatur yang telah 

disusun oleh instansi atau pihak-pihak subyek penelitian. 

 Sumber informasi penelitian ini adalah pihak-pihak yang terlibat baik secara langsung 

atau tidak langsung. Dengan demikian dapat penulis tegaskan bahwa sumber informasi yang 

akan dipilih oleh penulis adalah terdiri dari 2 sumber informasi antara lain: pertama 

bersumber dari kepala Kantor P2B UIN Alauddin Makassar selaku pembina dan 

penanggungjawab kantin , kedua dari mahasiswa selaku pengguna kantin .Adapun key 

informan tersebut adalah : 

1. Mahasiswa selaku pengguna kantin. 

  Sedangkan sumber informasi yang kedua diperoleh melalui studi terhadap 

dokumen-dokumen atau literatur-literatur yang berkaitan langsung dengan data/informasi 

yangakan diperoleh. Dokumen-dokumen atau literatur-literatur tersebut, terutama 

diperoleh dikampus UIN Alauddin Makassar dan unit-unit di dalamnya sehinga 

diharapkan peneliti dapat temukan fakta tentang bagaimana sebenarnya perlindungan 

pers. Selain itu, penelitian ini juga akan mencari data/informasi dari sumber-sumber 

lainnya seperti internet, surat kabar, majalah, jurnal laporan hasil penelitian dan lain 

sebagainya.  
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2. Metode Pengumpulan Data 

  Sesuai dengan permasalahan, tujuan penelitian, dan sumber data maka metode 

pengumpulan data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah wawancara, observasi 

dan telaah dokumen. 

 

a. Wawancara  

 Wawancara merupakan alat pengumpul data berupa tanya jawab secara lisan 

antara pencari informasi dengan sumber informasi(informan). Teknik pengumpulan data 

melalui wawancara ini dipergunakan karena merupakan alat efektif dalam pengumpulan 

data sosial tentang tanggapan, pendapat, perasaan, motivasi, keyakinan, hasil pemikiran, 

dan pengetahuan seseorang tentang masalah penelitian atau makna suatu kasus, perilaku 

dan lain-lain. 

 Bagi peneliti, yang perlu disadari adalah bahwa dalam wawancara terdapat faktor-

faktor yang mempengaruhi hasil wawancara, yaitu: pewawancara, responden, topik 

penelitian (yang tertuang dalam daftar pertanyaan), dan situasi wawancara.
4
 

 Dalam penelitian ini penulis memilih teknik wawancara secara mendalam (depth 

interview) dimana yang diwawancarai tidak harus menjawab pada pertanyaan yang 

sudah disediakan, dengan maksud untuk mendapatkan data secara mendetail atau 

terperinci. 

b. Observasi 

 Observasi adalah metode pengumpulan data yang digunakan untuk menghimpun 

data penelitian melalui pengamatan dan pengindraan.
5
 

                                                           
4
RiantoAdi, MetodologiPenelitianSosialdanHukum(Jakarta: Granit, 2004), h.73. 

5
Burhan Bungin, Penelitian Kualitatif (Cet. 2; jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2007),  h.118. 
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c. Telaah dokumen 

 Telaah dokumen ini dilakukan dengan mencari dan menelaah data dari dokumen 

(bentuk laporan, jurnal ilmiah, buku-buku tentang pendapat, teori) yang berhubungan 

dengan pelanggaran lalu lintas. 

 Pengumpulan data berarti suatu proses pencarian data dari tidak ada menjadi ada 

untuk keperluan penelitian, untuk mendapatkan data itu selain menggunakan wawancara 

dengan subyek secara langsung, juga dengan menelaah dokumen yang ada.  

3. Instrumen Penelitian  

  Merupakan alat yang digunakan dalam penelitian dengan maksud untuk 

mengambil data sebagai operasional metode. Dalam melakukan penelitian, menggunakan 

beberapa instrumen antara lain seperti pedoman wawancara, alat dokumentasi dan alat 

tulis.  

4. Teknik Pengolahan dan Analisis Data 

  Teknik pengolahan data diantaranya, klasifikasi data, melakukan penyuntingan 

datapemberian kode, melakukan konfirmasi data yang memerlukan verifikasi data, dan 

melakukan analisis data sesuai dengan pembahasan hasil penelitian. 

  Setelah rangkaian data terkumpul, selanjutnya dilakukan analisis data. Analisis 

data adalah suatu proses untuk mengorganisasikan dan meletakkan data menurut pola 

atau kategori dan satuan  uraian dasar sehingga data yang didapat merupakan data valid 

yang menentukan kualitas dari hasil penelitian. Analisis data merupakan bagian yang 

penting dalam metode ilmiah, karena dengan analisislah, data tersebut dapat diberi arti 

dan makna yang berguna dalam memecahkan masalah penelitian. 

  Teknik analisis data yang akan dilaksanakan adalah, mengorganisir data yang 

sudah diperoleh melalui wawancara, observasi dan telaah dokumen, mengembangkan 

kategori dalam proses reduksi data yaitu proses seleksi data dengan membuang hal yang 
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tidak penting, selanjutnya menyajikan data yang sudah diverifikasi dalam bentuk susunan 

informasi yang memungkinkan dapat ditarik suatu kesimpulan. Kesimpulan diambil 

berdasarkan temuan-temuan yang diperoleh dalam penelitian dikaitkan dengan landasan 

teori yang digunakan dalam penelitian ini.  

7. Pengujian Keabsahan Data 

  Pengujian keabsahan data dilihat dengan menghubungkan antara rumusan 

masalah dengan jawaban atau hasil wawancara. 

  Adapun cara pengujian kredibilitas data atau kepercayaan terhadap data hasil 

penelitian kualitatif yang digunakan adalah dengan peningkatan ketekunan dalam 

penelitian. Pengamatan bukanlah suatu teknik pengumpulan data yang hanya 

mengandalkan kemampuan pancaindra, namun juga menggunakan semua pancaindra 

termasuk adalah pendengaran, perasaan, dan insting peneliti, dengan meningkatkan 

ketekunan pengamatan di lapangan maka, derajat keabsahan data telah ditingkatkan pula.
6
 

F. Tujuan dan Kegunaan 

 Penelitian ini dilakukan sebagai rangkaian kegiatan dalam rangka penulisan Tugas Akhir 

dengan tujuan dan kegunaan: 

1. Tujuan   

a. Tujuan Umum  

 Untuk mengetahui bagaimana kantin digunakan sebagai ruang publik. 

b. Tujuan Khusus 

1) Untuk mengetahui bagaimana pengaruh kantin terhadap mahasiswa UIN Alauddin 

Makassar 

                                                           
6
Burhan Bungin, Penelitian Kualitatif,h.264. 
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2) Untuk mengetahui bagaimana pengaruh wacana politik terhadapa kampus UIN 

Alauddin Makassar 

2. Kegunaan 

 Manfaat akademis dari hasil penelitian diharapkan dapat memberikan sumbangan 

wawasan dan pengetahuan masyarakat tentang pentingnya kesadaran penggunaan kantin 

sebagai wadah diskusi dan ruang publik. 

 Manfaat praktis, yakni sebagai suatu kajian dan evaluasi terhadap pembahasan kantin 

sebagai ruang publik dalam dinamika wacana politik mahasiswa di kantin kampus UIN 

Alauddin Makassar. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

F. Latar Belakang Masalah 

Manusia pada dasarnya adalah makhluk individu sekaligus makhluk sosial, manusia 

sebagai makhluk sosial dalam hal ini memiliki kecendrungan di antaranya adalah bagaimana 

ia bisa berinteraksi, berkumpul, berkreasi berdiskusi dan semacamnya, manusia tidaklah 

mampu berdiri sendiri, manusia membutuhkan orang-orang selain dari dirinya, dalam setiap 

permasalah-permasalahan manusia memerlukan pihak lain untuk bertukan pikiran, 

bermusyawarah sampai menemukan solusi. Hal ini dapat kita lihat pada bagaimana dinamika 

wacana politik yang ada di perguruan tinggi, khususnya di kantin UIN Alauddin Makassar 

sebagai ruang publik. 

Ruang publik (public space) fisik selain berfungsi sosial juga bermakna kultural dan 

politik, yaitu digunakan sebagai media penyampaian pendapat dalam bentuk 

unjukrasa/demonstrasi mahasiswa. Penggunaan ruang publik fisik tersebut karena tidak 

tersedianya ruang khusus diluar gedung untuk aktivitas demonstrasi. Dan tidak terpusat pada 

satu titik,membentuk pola dalam ruang kota di Kota Makassar, sehingga kajian spasial 

menjadi kuncinya terkait karakteristik ruang,pola,alasan penggunaan ruang serta kriteria 

ruang untuk aktivitas demonstrasi. 

Kantin tidak hanya dijadikan sebagai tempat makan, minum, menyeduh kopi dan 

sebagainya, tetapi kantin sebagai tempat berkumpulnya mahasiswa justru dijadikan sebagai 
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tempat diskusi, baik itu mengenai isu kenegaraan, diskusi akademik, dan konsolidasi para 

demonstran melihat masalah-masalah yang ada di kampus UIN Alauddin Makassar.  

Kantin sebagai ruang publik menjadi tempat bertemunya gagasan antar mahasiswa, 

betapa tidak mahasiswa rela duduk sampai berjam-jam untuk berdebat, berdiskusi, 

berinteraksi dan lain-lain. Oleh karenanya Menurut Jurgen Habermas pemanfaatan ruang 

publik merupakan salah satu syarat saat memandang suatu system pemerintahan yang 

demokratis. Tidak hanya itu perubahan perubahan yang terjadi di kampus itu lahir dari dari 

hasil diskusi mahasiswa di kantin. Olehnya itu ruang publik (kantin) tidak hanya dipahami 

sebagai tempat bertemu dan duduk bersama, tetapi kantin hadir sebagai wadah bebas untuk 

berekspresi, berargumentasi tentang masalah-masalah yang terjadi di negara ini. 

Dalam dunia perpolitikan khususnya dalam merumuskan kebijakan, pemangku kebijakan 

idealnya membutuhkan saran-saran dari mahasiswa, sehingga keputusan yang ditetapkan 

tidaklah keliru dan merugikan pihak tertentu. Keberadaan mahasiswa sebagai sosial of kontrol 

menjadi penyeimbang dalam setiap kepemimpinan.  

G. Fokus Penelitian dan Deskriptif Fokus 

3. Fokus Penelitian. 

d. Konsep Ruang Publik Menurut Jurgen Habermas 

e. Kantin sebagai tempat konsolidasi 

f. Manfaat kantin sebagai ruang publik 

4. Deskripsi Fokus 

c. Ruang Publik 

d. Wacana Politik 
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Tabel 

Fokus Penelitian Deskripsi Fokus 

3. Ruang Publik c. Konsep ruang publik menurut Jurgen 

Habermas 

4. Dinamika Wacana Politik  
d. kantin sebagai tempat untuk 

mengkonsolidasikan masalah-

masalah yang ada di kampus UIN 

Alauddin Makassar. 

Sumber: Hasil kajian penulis, 2016 

H. Rumusan Masalah  

 Dinamika wacana politik di kampus UIN Alauddin Makassar menjadi dasar sehingga 

penulis mendapatkan rumusan masalah yaitu: 

3. Bagaimana peranan kantin terhadap mahasiswa dalam mendinamisasikan politik di 

kampus? 

4. Apakah dinamika politik mahasiswa yang lahir sudah sesuai dengan konsep politik 

islam? 

I. Kajian Pustaka 

 Fransisco Budi Hardiman dalam buku Demokrasi Deliberatif cetakan ke-5, Yogyakarta 

Tahun 2009, terbitan Kanisius membahas tentang ruang public sebagai ruang bebas warga 

Negara untuk menyatakan sikap mereka. Ia juga mengatakan bahwa ruang public yang 

berfungsi secara politis tidak hanya mampu mempersepsi, menemukan dan mentematisasi 

masalah-masalahsosial-politis, melainkan juga dapat menjadi mediasi gaya-gaya hidup 

particular yang majemuk dalam orientasi nilai mereka di satu pihak dan institusi-institusi 

birokratis dan ekonomi di laipihak. 
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 Hebermas (1989) Ruang Publik memiliki peran yang cukup berarti dalam proses 

berdemokrasi, tempat para aktor-aktor masyarakat warga mem bangun ruang public 

:Pluralitas (keluaraga, ke-lompok informal, organisasi-organisasi sukarela), Publisitas (media 

massa, institusi kultural), Ke-privatan (wilayah perkembangan individu dan moral), Legalitas 

( struktur hukum umum dan hak-hak dasar.) 

Habermas (1989) merumuskan ruang publik da-lam beberapa formulasi. Setidaknya 

ada 5 va-riasi:  

6. Suatu aktivitas dalam kehidupan sosial di-mana semacam opini publik dibentuk 

7. Orang-orang privat yang berkumpul sebagai suatu publik untuk mengartikulasikan kepen-tingan 

masyarakat kepada negara  

8. Ruang publik merupakan ruang dimana orang orang privat berkumpul sebagai publik  

9. Orang-orang privat yang menggunakan rasionya secara publik  

10. Ruang publik ialah ruang yang memediasi  masyarakat dan negara, dimana publik meng 

organisasikan diri mereka secara mandiri se-bagai pengusung opini publik. 

 Menurut Darmawan (2006), berdasarkan sifat-nya terdapat 3 (tiga) kualitas utama sebuah ruang 

publik, yaitu
7
:  

4. Tanggap (Responsive), berarti bahwa ruang tersebut dirancang dan dikelola dengan 

mempertimbangkan kepentingan para peng-gunanya.  

5.  Demokratis (Democratic), berarti bahwa hak para pengguna ruang publik tersebut ter-

lindungi, pengguna ruang publik bebas ber-ekspresi dalam ruang tersebut, namun tetap 

                                                           
7
Keberadaan warung kopi, diakses dari 

http://www.google.co.id/url?sa=t&rct=j&q=keberadaan%20warung%20kopi%20sebagai%20ruang%20publik%20m

akassar&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj8sLLQvaTVAhVEMo8KHQDnBGgQFgglMAA&

url=http%3A%2F%2Ftemuilmiah.iplbi.or.id%2Fwpcontent%2Fuploads%2F2016%2F12%2FIPLBI2016-E-053-

058-Keberadaan-Warung-Kopi-sebagai-Ruang-Publik-di-Kota-

Makassar.pdf&usg=AFQjCNHJq_7sRx_meXPcjxaBwxaVGcbxCw pada tanggal 22 Juli 2017 pukul 09.04 

http://www.google.co.id/url?sa=t&rct=j&q=keberadaan%20warung%20kopi%20sebagai%20ruang%20publik%20makassar&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj8sLLQvaTVAhVEMo8KHQDnBGgQFgglMAA&url=http%3A%2F%2Ftemuilmiah.iplbi.or.id%2Fwpcontent%2Fuploads%2F2016%2F12%2FIPLBI2016-E-053-058-Keberadaan-Warung-Kopi-sebagai-Ruang-Publik-di-Kota-Makassar.pdf&usg=AFQjCNHJq_7sRx_meXPcjxaBwxaVGcbxCw
http://www.google.co.id/url?sa=t&rct=j&q=keberadaan%20warung%20kopi%20sebagai%20ruang%20publik%20makassar&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj8sLLQvaTVAhVEMo8KHQDnBGgQFgglMAA&url=http%3A%2F%2Ftemuilmiah.iplbi.or.id%2Fwpcontent%2Fuploads%2F2016%2F12%2FIPLBI2016-E-053-058-Keberadaan-Warung-Kopi-sebagai-Ruang-Publik-di-Kota-Makassar.pdf&usg=AFQjCNHJq_7sRx_meXPcjxaBwxaVGcbxCw
http://www.google.co.id/url?sa=t&rct=j&q=keberadaan%20warung%20kopi%20sebagai%20ruang%20publik%20makassar&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj8sLLQvaTVAhVEMo8KHQDnBGgQFgglMAA&url=http%3A%2F%2Ftemuilmiah.iplbi.or.id%2Fwpcontent%2Fuploads%2F2016%2F12%2FIPLBI2016-E-053-058-Keberadaan-Warung-Kopi-sebagai-Ruang-Publik-di-Kota-Makassar.pdf&usg=AFQjCNHJq_7sRx_meXPcjxaBwxaVGcbxCw
http://www.google.co.id/url?sa=t&rct=j&q=keberadaan%20warung%20kopi%20sebagai%20ruang%20publik%20makassar&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj8sLLQvaTVAhVEMo8KHQDnBGgQFgglMAA&url=http%3A%2F%2Ftemuilmiah.iplbi.or.id%2Fwpcontent%2Fuploads%2F2016%2F12%2FIPLBI2016-E-053-058-Keberadaan-Warung-Kopi-sebagai-Ruang-Publik-di-Kota-Makassar.pdf&usg=AFQjCNHJq_7sRx_meXPcjxaBwxaVGcbxCw
http://www.google.co.id/url?sa=t&rct=j&q=keberadaan%20warung%20kopi%20sebagai%20ruang%20publik%20makassar&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj8sLLQvaTVAhVEMo8KHQDnBGgQFgglMAA&url=http%3A%2F%2Ftemuilmiah.iplbi.or.id%2Fwpcontent%2Fuploads%2F2016%2F12%2FIPLBI2016-E-053-058-Keberadaan-Warung-Kopi-sebagai-Ruang-Publik-di-Kota-Makassar.pdf&usg=AFQjCNHJq_7sRx_meXPcjxaBwxaVGcbxCw
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memiliki batasan tertentu karena dalam penggunaan ruang bersama perlu ada tole-ransi 

diantara para pengguna ruang. dan  

6. Bermakna (Meaningful), berarti mencakup adanya ikatan emosional antara ruang ter-

sebut dengan kehidupan para penggunanya 

J. Metodologi Penelitian  

1. Jenis dan Lokasi Penelitian 

c. Jenis Penelitian 

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif lapangan. Penelitian kualitatif 

dapat didefinisikan sebagai metode penelitian ilmu-ilmu sosial yang mengumpulkan dan 

menganalisa data berupa kata-kata (lisan maupun tulisan) perbuatan-perbuatan manusia 

serta peneliti tidak berusaha menghitung data kualitatif yang telah diperoleh.
8
 Dengan 

demikian penelitian kualitatif itu bersifat mengumpulkan data dengan tidak menganalisis 

angka-angka, akan tetapi tidak berarti dalam penelitian kualitatif para peneliti tabu dengan 

angka-angka. 

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian deskriptif, yang 

diartikan sebagai gambaran atau deskripsi secara sistematis, faktual dan akurat tentang 

keadaan yang diteliti. 

d. Lokasi Penelitian 

 Penelitian ini berlokasi di kantin kampus UIN Alauddin Makassar. 

4. Pendekatan Penelitian 

                                                           

8
Lexy J. Meleong, Metodologipenelitiankualitatif(Bandung: RemajaRosdaka, 2009), h.12-13. 
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 Penelitian ini menggunakan pendekatan Sosiologis Syar‟i. Penelitian dengan pendekatan 

Sosiologis di mana memandang hukum sebagai fenomena sosial. Penelitian hukum yang 

sosiologis, terdiri dari:
9
 

a. Penelitian berlakunya hukum, yang meliputi : 

3)  Penelitian efektivitas hukum  

4)  Penelitian dampak hukum 

b. Penelitian identifikasi hukum tidak tertulis 

Melalui pendekatan syar‟i diharapkan dapat memperjelas fungsi dan peran hukum 

Islam dalam membangun hukum nasional. 

5. Sumber Data 

 Dalam penulisan ini dilihat dari cara memperoleh dan mengumpulkan data, maka penulis 

membedakan data menjadi 2 (dua) macam yaitu data primer dan data sekunder. Data primer 

adalah data yang diperoleh langsung dari obyek yang diteliti, sedangkan data sekunder 

adalah sejumlah data atau keterangan yang diperoleh secara tidak langsung dari informan 

melainkan melalui bahan-bahan dari arsip atau dokumen, literatur-literatur yang telah 

disusun oleh instansi atau pihak-pihak subyek penelitian. 

 Sumber informasi penelitian ini adalah pihak-pihak yang terlibat baik secara langsung 

atau tidak langsung. Dengan demikian dapat penulis tegaskan bahwa sumber informasi yang 

akan dipilih oleh penulis adalah terdiri dari 2 sumber informasi antara lain: pertama 

bersumber dari kepala Kantor P2B UIN Alauddin Makassar selaku pembina dan 

penanggungjawab kantin , kedua dari mahasiswa selaku pengguna kantin .Adapun key 

informan tersebut adalah : 

5. Mahasiswa selaku pengguna kantin. 

                                                           
9
Amiruddindan Zainal Asikin, PengantarMetodePenelitianHukum, (Cet. 2; Jakarta: Raja GrafindoPersada, 

2004), h.30.  
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  Sedangkan sumber informasi yang kedua diperoleh melalui studi terhadap 

dokumen-dokumen atau literatur-literatur yang berkaitan langsung dengan data/informasi 

yangakan diperoleh. Dokumen-dokumen atau literatur-literatur tersebut, terutama 

diperoleh dikampus UIN Alauddin Makassar dan unit-unit di dalamnya sehinga 

diharapkan peneliti dapat temukan fakta tentang bagaimana sebenarnya perlindungan 

pers. Selain itu, penelitian ini juga akan mencari data/informasi dari sumber-sumber 

lainnya seperti internet, surat kabar, majalah, jurnal laporan hasil penelitian dan lain 

sebagainya.  

6. Metode Pengumpulan Data 

  Sesuai dengan permasalahan, tujuan penelitian, dan sumber data maka metode 

pengumpulan data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah wawancara, observasi 

dan telaah dokumen. 

 

a. Wawancara  

 Wawancara merupakan alat pengumpul data berupa tanya jawab secara lisan 

antara pencari informasi dengan sumber informasi(informan). Teknik pengumpulan data 

melalui wawancara ini dipergunakan karena merupakan alat efektif dalam pengumpulan 

data sosial tentang tanggapan, pendapat, perasaan, motivasi, keyakinan, hasil pemikiran, 

dan pengetahuan seseorang tentang masalah penelitian atau makna suatu kasus, perilaku 

dan lain-lain. 

 Bagi peneliti, yang perlu disadari adalah bahwa dalam wawancara terdapat faktor-

faktor yang mempengaruhi hasil wawancara, yaitu: pewawancara, responden, topik 

penelitian (yang tertuang dalam daftar pertanyaan), dan situasi wawancara.
10
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RiantoAdi, MetodologiPenelitianSosialdanHukum(Jakarta: Granit, 2004), h.73. 
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 Dalam penelitian ini penulis memilih teknik wawancara secara mendalam (depth 

interview) dimana yang diwawancarai tidak harus menjawab pada pertanyaan yang 

sudah disediakan, dengan maksud untuk mendapatkan data secara mendetail atau 

terperinci. 

b. Observasi 

 Observasi adalah metode pengumpulan data yang digunakan untuk menghimpun 

data penelitian melalui pengamatan dan pengindraan.
11

 

 

 

 

c. Telaah dokumen 

 Telaah dokumen ini dilakukan dengan mencari dan menelaah data dari dokumen 

(bentuk laporan, jurnal ilmiah, buku-buku tentang pendapat, teori) yang berhubungan 

dengan pelanggaran lalu lintas. 

 Pengumpulan data berarti suatu proses pencarian data dari tidak ada menjadi ada 

untuk keperluan penelitian, untuk mendapatkan data itu selain menggunakan wawancara 

dengan subyek secara langsung, juga dengan menelaah dokumen yang ada.  

7. Instrumen Penelitian  

  Merupakan alat yang digunakan dalam penelitian dengan maksud untuk 

mengambil data sebagai operasional metode. Dalam melakukan penelitian, menggunakan 

beberapa instrumen antara lain seperti pedoman wawancara, alat dokumentasi dan alat 

tulis.  
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Burhan Bungin, Penelitian Kualitatif (Cet. 2; jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2007),  h.118. 
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8. Teknik Pengolahan dan Analisis Data 

  Teknik pengolahan data diantaranya, klasifikasi data, melakukan penyuntingan 

datapemberian kode, melakukan konfirmasi data yang memerlukan verifikasi data, dan 

melakukan analisis data sesuai dengan pembahasan hasil penelitian. 

  Setelah rangkaian data terkumpul, selanjutnya dilakukan analisis data. Analisis 

data adalah suatu proses untuk mengorganisasikan dan meletakkan data menurut pola 

atau kategori dan satuan  uraian dasar sehingga data yang didapat merupakan data valid 

yang menentukan kualitas dari hasil penelitian. Analisis data merupakan bagian yang 

penting dalam metode ilmiah, karena dengan analisislah, data tersebut dapat diberi arti 

dan makna yang berguna dalam memecahkan masalah penelitian. 

  Teknik analisis data yang akan dilaksanakan adalah, mengorganisir data yang 

sudah diperoleh melalui wawancara, observasi dan telaah dokumen, mengembangkan 

kategori dalam proses reduksi data yaitu proses seleksi data dengan membuang hal yang 

tidak penting, selanjutnya menyajikan data yang sudah diverifikasi dalam bentuk susunan 

informasi yang memungkinkan dapat ditarik suatu kesimpulan. Kesimpulan diambil 

berdasarkan temuan-temuan yang diperoleh dalam penelitian dikaitkan dengan landasan 

teori yang digunakan dalam penelitian ini.  

8. Pengujian Keabsahan Data 

  Pengujian keabsahan data dilihat dengan menghubungkan antara rumusan 

masalah dengan jawaban atau hasil wawancara. 

  Adapun cara pengujian kredibilitas data atau kepercayaan terhadap data hasil 

penelitian kualitatif yang digunakan adalah dengan peningkatan ketekunan dalam 

penelitian. Pengamatan bukanlah suatu teknik pengumpulan data yang hanya 

mengandalkan kemampuan pancaindra, namun juga menggunakan semua pancaindra 

termasuk adalah pendengaran, perasaan, dan insting peneliti, dengan meningkatkan 
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ketekunan pengamatan di lapangan maka, derajat keabsahan data telah ditingkatkan 

pula.
12

 

 

 

G. Tujuan dan Kegunaan 

 Penelitian ini dilakukan sebagai rangkaian kegiatan dalam rangka penulisan Tugas Akhir 

dengan tujuan dan kegunaan: 

1. Tujuan   

c. Tujuan Umum  

 Untuk mengetahui bagaimana kantin digunakan sebagai ruang publik. 

d. Tujuan Khusus 

3) Untuk mengetahui bagaimana pengaruh kantin terhadap mahasiswa UIN Alauddin 

Makassar 

4) Untuk mengetahui bagaimana pengaruh wacana politik terhadapa kampus UIN 

Alauddin Makassar 

2. Kegunaan 

 Manfaat akademis dari hasil penelitian diharapkan dapat memberikan sumbangan 

wawasan dan pengetahuan masyarakat tentang pentingnya kesadaran penggunaan kantin 

sebagai wadah diskusi dan ruang publik. 

 Manfaat praktis, yakni sebagai suatu kajian dan evaluasi terhadap pembahasan kantin 

sebagai ruang publik dalam dinamika wacana politik mahasiswa di kantin kampus UIN 

Alauddin Makassar. 
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Burhan Bungin, Penelitian Kualitatif,h.264. 
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BAB II 

TINJAUAN TEORETIS 

 

A. Pengertian Kantin 

 Kantin (dari bahasaBelanda: kantine) adalah sebuah ruangan dalam 

sebuah gedung umum yang dapat digunsakan pengunjungnya untuk makan, baik makanan 

yang dibawa sendiri maupun yang dibeli di sana. Kantin sendiri harus 

mengikuti prosedur tentang cara mengolah dan menjaga kebersihan kantin. Makanan yang 

disediakan kantin haruslah bersih dan halal. Jenis-jenis makanan yang disediakan pun 

https://id.wikipedia.org/wiki/Bahasa_Belanda
https://id.wikipedia.org/wiki/Gedung
https://id.wikipedia.org/wiki/Umum
https://id.wikipedia.org/wiki/Prosedur
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minimal harus memenuhi 4 sehat 5 sempurna. Biasanya para pembeli harus mengantri dalam 

sebuah jalur yang disediakan untuk membeli makanan. 

  Tidak hanya itu kantin dalam hal ini yang berada dalam kampus tidak hanya sekedar 

menjadi tempat orang berjualan, tempat makan dan minum, tetapi kantin adalah tempat 

bertemunya gagasan, ide-ide. Hal ini bias kita lihat dari para mahasiswa Uin Alauddin 

Makassar yang hampir setiap harinya berkunjung dan memenuhi ruang kantin. Kantin 

sebagai ruang publik justru menjadi wadah diskusi, konsolidasi.  

 Ruang publik dalam hal ini kantin adalah suatu tempat yang secara fisik bias ditunjukkan 

dan bias ditempati. Bisa jadi ia adalah sebuah lapangan lapangan, tempat belanja, museum 

atau jalan. Konon di sini wacana terbentuk karena orang berhak atau diizinkan untuk 

berkumpul, belajar berkreasi dan berdebat (meskipun ada aturan mainnya). Di sini 

komunikasi terjadi (sering kali sepihak) antara penguasa dan warganya. Di sini penduduk 

mengajukan protes dan penguasa berupaya untuk menguasai lapangan. Di sini juga 

pengembang dan kelompok pemerintah, sering kali atas nama “rakyat” dan “pembangunan ” 

juga mempertaruhkan diri untuk ikut menguasai ruang baik secara fisik maupun melalui 

pemaknaan baru. Ruang publik jelas punya arti yang melebihi bentuk fisiknya. Ia bukan 

hanya merupakan sebuah ruang penampungan pasif yang dikesampingkan oleh sebuah kota 

untuk menjadi tempat bagi semua orang. Sebaliknya, ruang publik ruang publik adalah 

sebuah ruang yang aktif mengontrol dan membentuk kesadaran masyarakat.
13

 

 Di dalam rimba akademika, kajian ruang publik bukanlah hal baru. Gagasan Habermas 

tentang ruang publik menegaskan hal itu, ketika meneliti munculnya ruang-ruang diskusi di 

kafe-kafe Eropa abad pertengahan. Temuannya mengejutkan: ruang publik ternyata tidak 
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dapat dilepaskan dari pengaruh kuasa kaum borjuis. Dominasi pengaruh kaum borjuis 

terhadap ruang publik semakin luas. Tatkala, tekanan politik dari media berupa surat kabar 

dan berkembangnya kapitalisme pada abad ke 18, turut membentuk terbentuknya kelas 

terdidik kaya. Kelompok-kelompok inilah yang mendominasi perdebatan-perdebatan kritis 

atas suatu masalah sosial secara luas di dalam ruang publik.  

 Kata kunci yang dapat digunakan untuk menjelaskan gagasan Habermas mengenai ruang 

publik meliputi, pertama, Habermas memulai kajiannya tentang ruang publik dari sisi 

sejarah kemunculannya, perubahan struktur sosial politik Eropa dari feodalisme menjadi 

kapitalisme. Kedua, bagaimana munculnya kaum borjuis dan ruang publik di tengah 

pesatnya arus barang dan arus informasi di masa perkembangan kapitalis awal. Ketiga, 

bagaimana ruang publik dapat digunakan sebagai ruang komunikatif untuk membicarakan 

dan menyelesaikan masalah-masalah publik. Itulah ruang publik yang ideal bagi Habermas, 

saat tindakan-tindakan komunikatif digunakan untuk mencapai konsensus bersama dari 

beragam kepentingan antar aktor yang saling bersitegang.  

 Dalam rentang waktu sekitar empat puluh tiga tahun sejak Habermas mengenalkan 

pemikirannya, Sudibyo dkk
14

. Melengkapi apa yang pernah dikaji Habermas. Dalam buku 

yang merupakan kumpulan tulisan mereka, ruang publik dilihat sebagai ruang tempat 

bertemunya beragam kepentingan. Kontestasi menjadi sebuah keniscayaan di dalam ruang 

publik. Konteks ruang publik yang mereka sorot adalah konteks ruang publik pada saat Orde 

Baru berkuasa dan konteks ruang publik pasca lima tahun terjadinya reformasi di Indonesia. 

Ketika masa Orde Baru, praktek otoritarianisme mampu mempengaruhi, menekan, dan 

mendikte ruang publik. Namun pada masa reformasi, kuasa otoritarianisme hancur dan 
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Agus Sudibyo, dkk., Republik tanpa Ruang Publik, IRE Press, (Yogyakarta, 2005). 
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digantikan angin kencang liberalisme. Demokratisasi lahir melalui rahim reformasi. Namun, 

kuasa kapitalisme begitu kencang sehingga berpotensi mereduksi kemerdekaan dan 

eksistensi hak-hak sipil di dalam ruang publik. 

 Argumentasi pokok dari karya tersebut terdiri dari pertama, ruang publik dilihat sebagai 

ruang bagi negara untuk mempengaruhi opini publik dan mengontrol aktivitas warga seperti 

pada masa Orde Baru. Kedua, pada masa reformasi, saat demokratisasi melanda seiring 

dengan bahana liberalisme dan kapitalisme, peran negara untuk mempengaruhi ruang publik 

tidak lagi sekuat masa Orde Baru. Hal ini bagi para penulis merupakan modal kuat untuk 

mewujudkan masyarakata sipil yang kuat agar demokrasi terselamatkan. Ketiga, ruang 

publik memilki posisi sentral dalam membentuk opini publik yang bermuara pada 

penyelamatan demokrasi. Tulisan Yasraf A. Piliang –salah satu penulisnya- menawarkan 

kajian teoritik untuk menjelaskan bagaimana kekuasaan bekerja dalam sebuah ruang publik. 

Sebab, ruang publik merupakan arena bertemunya beragam kepentingan dan perjuangan 

hegemonik kaum yang mendominasinya. 

 Benang merah kedua karya tersebut adalah betapa ruang publik merupakan ruang 

komunikasi sekaligus ruang kontestasi. Komunikasi dan kontesatsi merupakan dinamika 

yang terjadi di dalam ruang publik sebagai arena bertemunya ragam kepentingan. 

Melepaskan ruang publik dari konteks kuasa justru merupakan suatu sesat pikir yang harus 

dihindari. Kontestasi kuasa untuk mempengaruhi opini di dalam ruang publik terjadi secara 

terus menerus melalui komunikasi yang terajut di dalam ruang publik itu sendiri.  

 Namun, kedua karya tersebut tidak menjelaskan, bagaimana bentuk ruang publik di 

tengah bahana demokratisasi yang mengirimkan pesan kuat mengenai kebebasan 

berpendapat. Ruang publik merupakan ruang yang harus ada di dalam alam demokrasi. 
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Yakni, ruang publik yang dapat diakses secara luas. Pembicaraan di dalamnya merupakan 

isu publik atau bahkan problematika bersama untuk dicarikan solusi berdasarkan 

kesepakatan bersama dengan cara-cara yang komunikatif dan egaliter.   

 Sumbangan argumentasi mengenai munculnya ruang publik alternatif ditawarkan oleh 

Kusno.
15

 Kusno melihat munculnya ruang publik alternatif tidak dapat dilepaskan dari 

demokratisasi pasca reformasi yang menghendaki terurainya simpul sentralitas kekuasaan 

negara semasa Orde Baru berkuasa. Gardu, yang pada masa pra reformasi digunakan sebagai 

instrumen intelijen untuk menajamkan mata telinga negara dalam mengawasi aktivitas 

warga. Namun kini, gardu telah mengalami metamorfosis fungsi: sebagai ruang publik 

alternatif.  

 Melalui karyanya tersebut, Kusno lebih menarasikan kajiannya dari perspektif fisik gardu 

dengan menggunakan semiotika sebagai pisau bedahnya. Perspektif keruangan begitu 

mendominasi karyanya, disebabkan latar belakangnya sebagai seorang arsitek. Tetapi pada 

titik tertentu, Kusno mampu keluar dari tradisi kajian arsitektur dan membebaskan kajiannya 

dalam rimba pemaknaan sistem tanda secara historis, kontekstual, dan menyentuh ranah-

ranah kajian kekuasaan. Titik tekan dari kajiannya menunjukkan, bagaimana demiliterisasi 

dan denegaraisasi terjadi di dalam gardu, baik dari sisi kemunculannya maupun sisi 

aktivitas-aktivitas di gardu pasca reformasi. Maka, gardu menjadi salah satu ruang publik 

untuk membicarakan beragam masalah-masalah publik yang ada.  

 Gagasan yang disampaikan oleh ketiganya dalam karyanya masing-masing menunjukkan 

betapa kajian ruang publik saling berkelindan satu dan lainnya. Kajian ruang publik tidak 

dapat dilepaskan dari relasi kuasa yang mengitarinya. Dan yang menarik, gardu sebagai 
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Abidin Kusno, Penjaga Memori: Gardu di Perkotaan Jawa, Ombak, Yogyakarta, 2007.  
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ruang yang mudah ditemukan dengan fungsinya pada konteks keamanan, pada msas kini 

telah bermetamorfosa sebagai ruang publik. Hal ini pada titik tertentu dapat berpotensi 

menjadi suatu pembajakan atas ruang publik, saat ruang publik dibayangkan sebagai ruang 

tempat bertemunya komunikasi publik tanpa ada paksaan, sekat, maupun dominasi kultural. 

Masalah-masalah publik dibicarakan dan diselesaikan dengan tindakan-tindakan 

komunikatif yang dapat membentuk opini publik secara sehat dan demokratis. 

 Di tengah kajiannya yang saling melengkapi, ketiga bahan literatur tersebut masih 

memiliki limitasi. Hal ini disebabkan minimnya studi yang mengkaji ruang publik dalam 

konteks kekuasaan secara mendalam. Maka, limitasi ketiga bahan literatur terletak pada 

pertama, belum ada penjelasan teoritik bagaimana bekerjanya kuasa orang yang dituakan di 

dalam ruang publik pada ranah lokal. Sebab bagi Walinono, figuritas tokoh yang dituakan, 

terpandang, dan dihargai di ranah lokal, dapat mempengaruhi opini publik yang ada (Pelras, 

2009: 28). Kedua, sejalan dengan poin yang pertama, belum ada penjelasan teoritik 

bagaimana kuasa patronase tersebut dapat mempengaruhi opini publik di dalam ruang 

publik. Kedua poin ini menegaskan bahwa kelompok borjuis bukanlah satu-satunya 

kelompok yang memepngaruhi dan mendominasi opini publik di dalam ruang publik.
16

 

 Menurut Prof.Dr. Jurgen Habermas bahwa ruang publik politis tidak lain daripada 

hakikat kondisi-kondisi yang dengannya sebuah formasi opini dan aspirasi diskurtif sebuah 

publik yang terdiri dari para warganegara dapat berlansung. Habermas memahami ruang 

publik politis itu sebagai prosedur komunikasi. Ruang publik itu memungkinkan para warga 
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Erisandi Arditama  ”Kontestasi Kuasa di Ruang Publik: Kemenangan Kuasa Patronase di Ranah Lokal” 

email pribadi (08 Agustus 2017). 

 

 



 
 

51 
 

negara untuk bebas menyatakan sikap mereka, karena ruang publik itu menciptakan kondisi-

kondisi yang memungkinkan para warganegara untuk menggunakan kekuatan argument.  

 Ruang publik politis itu sebagai kondisi-kondisi komunikasi bukanlah institusi dan juga 

bukan organisasi dengan keanggotaan tertentu dan aturan-aturan yang mengikat. Dari istilah 

itu sendiri orang sudah dapat mengenali ciri informal sdan inklusifnya, karena istilah „ruang 

publik‟ atau dalam Bahasa jerman Offentlichkeit berarti “keadaan dapat diakses oleh semua 

orang”  algemeine Zuganglichkeit) dan mengacu pada ciri terbuka dan inklusif ruang ini.
17

 

Kantin kampus Uin Alauddin Makassar tentu terlibat dalam membentuk kesadaran 

mahasiswa seperti yang telah dijelaskan di atas. 

B. Dinamika Politik 

 Dinamika politik sangat terkait sekali dengan persoalan partisipasi dan 

demokrasi.Menurut Dwiyanto dinamika politik dapat diartikan sebagai gambaran seberapa 

jauh proses politik yang berlangsung mampu mencerminkan nilai-nilai demokrasi dan 

akuntabilitas. 

 Menurut Leo Agustoni dinamika politik terkait sekali dengan persoalan partisipasi dan 

demokrasi. Isu partisipasi sudah lama dibahas, namun tetap saja problematik, salah satu 

sebabnya karena pemaknaan yang bisa penguasa. Ketika partisipasi dimaknai sebagai 

keikutsertaan dalam menunaikan agenda-agenda pemerintah, maka medium yang disediakan 
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hanyalah birokratis- teknokratis: mekanisme perencanaan dari bawah, penjaringan aspirasi 

dan sejenisnya”.
18

Lalu bagaimana dengan kaum muda? 

 Generasi muda pra kemerdekaan telah menghabiskan waktu mereka untuk mengurusi masalah-

masalah yang murni bersifat politik, baik menyangkut kemerdekaan, melawan imperialisme dan 

gerakan-gerakan sosial lainnya – seringkali manifestasinya bersifat non-kooperatif terhadap 

pemerintah Hindia Belanda. Periode pra kemerdekaan, gerakan kaum muda diorganisir melalui 

berbagai wadah seperti Perhimpunan Indonesia (PI) pada tahun 1925. PI memiliki tujuan yaitu;3 1) 

menyadarkan kaum muda dan mahasiswa agar mereka mengusahakan kemerdekaan Indonesia, 

karena mereka yang akan menjadi elite-elite bangsa apabila Indonesia merdeka; 2) menghilangkan 

kesan bahwa kemajuan sosial ekonomi rakyat Indonesia bukanlah atas kebaikan pemerintah kolonial 

Belanda; 3) menciptakan suatu ideologi gerakan yang kuat dan bebas dari pembatasan-pembatasan 

yang bersifat sektarian (Islam dan komunisme). 

 Gerakan politik kaum muda pra kemerdekaan memiliki cita-cita yang jelas dan idealisme yang 

kuat yakni mewujudkan Indonesia merdeka. Oleh sebab itu, gerakan politik kaum muda memiliki 

basis ideologi yang jelas dalam perpolitikan Indonesia;4 pertama, kesatuan nasional. Upaya mencari 

kesamaan-kesamaan dengan menghilangkan perbedaan-perbedaan menjadi pilihan yang ditempuh 

kaum muda untuk membentuk aksi bersama melawan kolonialisme untuk mencapai kemerdekaan 

Indonesia. Kedua, solidaritas. Suatu kesadaran nasionalis muncul bahwa terdapat perbedaan yang 

jelas antara penjajah dengan jajahannya, karena itu kaum muda terdidik haruslah mampu 

menciptakan dan mempertajam konflik antara orang Indonesia dan penjajah. Ketiga, non-kooperasi. 

Kemerdekaan Indonesia bukanlah hadiah dari Belanda atau kaum penjajah, tetapi berkat kerja keras 

dan kekuatan bangsa Indonesia sendiri. Keempat, swadaya. Diperlukan adanya kekuatan yang 

mandiri dalam kehidupan nasional, ekonomi, sosial, politik, dan hukum. 
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 Dimensi moralitas dan etika politik tampaknya sangat menonjol dalam “kontestasi” 

antarelemen pemuda pada masa pra kemerdekaan, mereka memiliki kelebihan tertentu dan 

kemampuan pribadinya. 

C. Sistem Pemerintahan Demokrasi Politik 

 Sistem Pemerintahan dapat diartikan sebagai suatu struktur yang terdiri dari fungsi fungsi 

legislatif, eksekutif dan yudikatif yang saling berhubungan, bekerja sama dan mempengaruhi 

satu sama lain. Secara demikian sistem pemerintahan adalah cara kerja lembaga-lembaga 

negara satu sama lainnya. Menurut Jimly Asshidiqie, sistem pemerintahan diartikan sebagai 

suatu sistem hubungan antara lembaga lembaga negara. Sedangkan menurut Sri Soemantri
19

 

 Secara faktual, gagasan tentang demokrasi bermula dari negara-negara Barat, khususnya 

Inggris, Amerika dan Prancis. Akar ideologi demokrasi Barat adalah Liberalisme, Menurut 

Ali Mudhafir (2008:47) Liberalisme merupakan aliran Filsafat yang mempertahankan 

kebebasan perseorangan terhadap kekuasaan yang hendak berlaku secara mutlak. Kebebasan 

ini mencakup bidang agama,ekonomi dan politik. Liberalisme kemudian menjadi moralitas 

tertinggi bagi kemajuan bersama, yaitu kebebasan individu dalam kehidupan bernegara. 

Yang kemudian melahirkan nasionalisme dan demokrasi dalam kehidupan politik, 

melahirkan tatanan kapitalis dengan semboyan Laisser Faire, laisser passer le monde va de 

lui-meme (produksi bebas, perdagangan bebas, hukum kodrat akan menyelenggarakan 

harmaoni dunia) dibidang ekonomi, dan kebebasan beragama dengn sekularisme. Terhadap 

pemahaman demokrasi Barat ini, Hatta (2010:14) mengatakan bahwa kebebasan individu ini 

nantinya mengakibatkan ketidakadilan dalam masyarakat, karena kedaulatan hanya berpusat 

pada para pemilik modal, kritik selajutnya dapat kita abaca sebagai berikut : 

                                                           
19

Sri Soematri, Sistem-sistem Pemerintahan Negara-negara ASEAN, Tarsito (Bandung, 1976), hal.37. 



 
 

54 
 

 “Jadinya  demokrasi Barat yang dilahirkan oleh Revolusi Prancis tiada membawa 

kemerdekaan rakyat yang sebenarnya, melainkan menimbulkan kekuasaan kapitalisme, 

sebab itu demokrasi politik saja tidaklah cukup untuk mencapai demokrasi yang sebenarnya 

yaitu kedaulatan rakyat. Haruslah ada pula kedaulatan ekonomi, yang memakai dasar, bahwa 

segala penghasilan yang mengenal penghidupan orang banyak harus berlaku dibawah 

tanggungan orang banyak juga.”
20

 

 Dari kutipan diatas dapat disimpulkan bahwa demokrasi Barat hanya memberikan 

kedaulatan kaum pemodal, Hatta menambahkan, demokrasikapitalis inilah yang harus 

ditolak dan tidak cocok untukIndonesia. 

 Di dalam pernyataan tentang democratic pluralism (pluralism dan demokratis), 

demokrasi mengacu pada suatu ideal atau suatu tipe khusus rezim yang nyata. Dalam artian 

ideal, demokrasi merupakan suatu kondisi yang penting bagi tertib politik yang paling 

sempurna. Ini belum merupakan kondisi memadai. Secara historis istilah demokrasi telah 

digunakan pada dua corak khusus rezim yang meskipun berbeda satu sama lain, tetapi secara 

relatif jauh lebih demokratis dibanding rezim lainnya. Ini adalah rezim-rezim dari : a) negara 

kota yang relatif demokratisdan b) negara bangsa yang relatif demokratis. Jenis rezim yang 

disebut pertama dipahami sebagai suatu usaha untuk mendemokrasikan pemerintahan yang 

berukuran besar. Jenis rezim yang kedua dapat disebut poliarki.  

 Dalam berbagai kurun sepanjang lebih dari 2.000 tahun, proses-proses demokratis secara 

khusus hanya digunakan pada negara-negara yang sangat kecil. Seperti negara-negara kota 

di Yunani dan Italia pada abad pertengahan. Peningkatan penerapan cita-cita demokrasi pada 
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negara bangsa di abad ke-17 dan seterusnya mensyaratkan Lembaga-lembaga politik baru 

yang secara radikal berbeda dari yang diterapkan di negara-negara kota. Semua pranata baru 

itu sama-sama menggambarkan maupun memacu laju perubahan dalam cara berpikir tentang 

demokrasi itu sendiri. Jika bentuk-bentuk yang baru membutuhkan perkenan dan restu dari 

cita-cita kuno, semua perubahan yang terjadi dalam kesadaran politik sering bersifat halus, 

elusif dan membingungkan sekarang istilah demokrasi nyaris menyerupai puing-puing 

peninggalan kuno yang dipergunakan secara terus-menerus selama 2.500 tahun. Dari 

sejumlah kemungkinan cara untuk menggambarkan demokrasi Robert A. Dahl mengambil 

dua di antaranya dan yang paling erat hubungannya dengan problema pluralism demokrasi. 

Yang pertama menggambarkan demokrasi sebagai ideal atau sistem teoritis, mungkin pada 

batas ekstrim kemungkinan manusia atau juga di luarnya. Sesuai dengan penafsiran ini, 

proses demokrasi yang ideal akan memenuhi lima kriteria di antaranya:
21

 

1. Persamaan Hak Pilih :Dalam membuat keputusan kolektif yang mengikat, hak istimewa 

dari setiap warganegara seharusnya diperhatikan secara berimbang dalam menentukan 

keputusan terakhir. 

2. Partisipasi Efektif : Dalam seluruh proses pembuatan keputusan secara kolektif, termasuk 

tahap penentuan agenda kerja, setiap warganegara harus mempunyai kesempatan yang 

sama dan memadai untuk menyatakan hak-hak istimewanya dalam rangka mewujudkan 

kesimpulan terakhir.  

3. Pembeberan Kebenaran : Dalam waktu yang dimungkinkan, karena keperluan untuk 

suatu keputusan, setiap warganegara harus mempunyai peluang yang sama dan memadai 

untuk melakukan penilaian yang logis demi mencapai hasil yang paling diinginkan.  
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4. Kontrol Terakhir Terhadap Agenda : Masyarakat harus mempunyai kekuasaan eksklusif 

untuk menentukan soal-soal mana yang harus dan tidak harus diputuskan melalui proses-

proses yang memenuhi ketiga kriteria yang disebut pertama. Dengan cara lain tidak 

memisahkan masyarakat dari hak-hak control terhadap agenda dan dapat mendelegasikan 

kekuasaan kepada orang-orang lain yang mungkin dapat membuat keputusan-keputusan 

lewat proses-proses non demokratis. 

5. Pencakupan : Masyarakat harus meliputi semua orang dewasa dalam kaitannya denga 

hokum kecuali pendatang sementara. 

 

 Feith bahwa tuntutan prinsip demokrasi adalah kebebasan individu dan hak individu dan 

kelompok untuk mengontrol negara. Demokrasi menurutnya suatu rangkaian kelembagaan 

yang membuat pemerintah legitimatedalam masyarakat di mana sebagian rakyat dipengaruhi 

ideologi (liberalisme, sosialisme, nasionalisme, feminism dan lingkungan) demokrasi 

modern. Lebih jauh Feith mengatakan bahwa munculnya kembali demokratisasi berkenaan 

dengan industrialisasi dan ekonomi, politik dan transformasi sosia. Pada saat yang sama 

transformasi tersebut juga diikuti oleh munculnya „sentralizet state and activist state’, 

meningkatnya jumlah masyarakat yang berpendidikan dan meluasnya media massa serta 

bangkitnya kelas bisnis, professional, dan buruh.  

 Berbeda dengan kajian demokrasi yang dilakukan oleh Diamond et alcenderung 

memisahkan dimensi ekonomi dan sosial. Ia menggarisbawahi gagasan Dahl mengenai 

polyarcyyang menekankan pentingnya memelihara integritas  kompetisi politik dan 

partisipasi. Menurut Diamond et aldemokrasi meliputi toleransi terhadap oposisi, dengan 
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mendorong munculnya organisasi yang plural di luar negara, membangun partai politik dan 

kelompok kepentingan serta kebebasan berserikat.  

 Menurut Henry B. Mayo, demokrasi mencakup beberapa norma atau nilai, yaitu: 

penyelesaian perselisihan secara damai, dan melembaga; terjadinya perubahan secara damai 

dalam suatu masyarakat yang sedang berubah; pergantian pimpinan secara teratur; 

pembatasan pemakaian kekerasan (paksaan) secara minimun; pengakuan dan penghormatan 

atas keanekaragaman serta jaminan penegakan keadilan.
22

 

 Senada dengan Mayo, Carter dan Hertz mengkonseptualisasi tujuh ciri demokrasi, yaitu: 

pembatasan terhadap tindakan pemerintah dengan menjamin terjadinya pergantian 

pemimpin secara berkala, tertib, damai melalui alat-alat perwakilan rakyat yang efektif; 

menhargai sikap toleransi terhadap perbedaan pendapat yang berlawanan; menjamin 

kesamaan di depan hukum yang dijaminkan dengan tunduk kepada rule of lawtanpa 

membedakan kedudukan politik; kebebasan berpartisipasi dan beroposisi bagi partai politik, 

organisasi kemasyarakatan, masyarakat dan perorangan termasuk bagi pers dan media 

massa; penghormatan terhadap hak rakyat untuk memberikan pendapatnya betapapun 

tampak salah dan tidak populer; penghargaan terhadap hak; penghargaan terhadap terhadap 

hak-hak minoritas dan perorangan; dan penggunaan cara persuasif dan diskursif ketimbang 

koersif dan represif.
23

 

D. Konsep Politik Islam 
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 Bagi Natsir agama itu mencakup segala sesuatu yang berhubungan dengan kehidupan 

dunia dan akhirat. Sedangkan negara berfungsi sebagai sarana untukmencapai tujuan 

duakehidupan tersebut. Karena nuansa kehidupan ini berdimensiganda, yaitu adanya 

keterkaitan antara utusan dunia dan akhirat, maka segalaprilaku dan pekerjaaan di duniapada 

gilirannya akan dipertanggun-jawabkan diakhirat kelak termasuk dalam kehidupan 

bernegara.
24

 

Ciri umum pemikiran politik ketatanegaraan Islam pada masa klasik dan pertengahan 

ditandai oleh pandangan mereka yang bersifat khalifah sentris. Kepala negara atau khalifah 

memegang peranan penting dan memiliki kekuasaan yang sangat luas. Rakyat dituntut untuk 

mematuhi kepala negara, bahkan di kalangan sebagian pemikir Sunni terkadang sangat 

berlebihan. Biasanya, mereka mencari dasar legitimasi keistimewaan kepala negara atas 

rakyatnya pada Al-Qur‟an dan Hadis Nabi SA. Di antaranya yang mereka jadikan landasan 

adalah surat al-Nisa, 4:59 yang memerintahkan umat Islam untuk menaati Allah, Rasul-Nya, 

dan para pemimpin mereka: 

Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di 

antara kamu... 

Serta surah al-An’am, 6:165 yang menyatakan bahwa Allah menjadikan manusia sebagai 

khalifah-Nya di bumi dan meninggikan derajat sebagian manusia atas yang laiinya: 

Dan Dialah yang menjadikan kamu penguasa-penguasa di bumi dan Dia meninggikan 

sebagian kamu atas sebagian (yang lain) beberapa derajat... 
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Selain itu, Hadis Nabi SAW juga banyak berbicara tentang kepatuhan kepada kepala 

negara. Di antaranya pernyataan Nabi bahwa orang yang keluar dari jemaah dan ketaatan 

kepada pemimpin, lalu meninggal dunia, maka ia meninggal dalam keadaan jahiliah. Al-

Mawardi, sebagaimana akan dijelaskan nanti, mengutip Hadis yang berasal dari Abu 

Hurairah yang memerintahkan umat mendengarkan dan menaati pemimpin setelah Nabi, 

baik atau buruk. “Kalau pemimpin itu baik, maka kebaikannya untuk ketentraman kalian 

dan ia akan mendapat pahala. Sebaliknya, kalau pemimpin itu buruk, maka kalian 

mendapat pahala (dengan kesabaran kalian) dan mereka mendapat dosa.” Alasan mereka 

menekankan ketaatan yang ketat rakyatv terhadap kepala negara adalah demi menjaga 

stabilitas politik umat Islam itu sendiri, sehingga keadaan negara benar-benar aman dan 

penegakan syariat Islam terlaksana dengan baik.
25

  

Sistem yang dibangun Rasulullah SAW, dan kaum mukminin yang hidup bersama 

beliau di Madinah jika dilihat dari segi praksis dan diukur dengan variabel-variabel politik di 

era modern tidak disangsikan lagi dapat dikatakan bahwa sistem itu adalah sistem politik par 

exellence. Dalam waktu yang sama, juga tidak menghalangi untuk dikatakan bahwa sistem 

ini adalah sistem religius, jika dilihat dari tujuan-tujuanny, motif-motifnya, dan fundamental 

maknawi tempat sistem itu berpijak. Dengan demikian, suatu sistem dapat menyandang dua 

karakter itu sekaligus karena hakikat Islam yang sempurna merangkum urusan-urusan materi 

dan ruhani, dan mengurus perbuatan-perbuatan manusia dalam kehidupannya di dunia dan 

akhirat. Bahkan filsafat umumnya merangkum kedua hal itu dan tidak mengenal pemisahan 

antara keduanya, kecuali dari segi perbedaan pandangan. Sedangkan, kedua hal itu sendiri, 

menyatu dalam kesatuan yang tunggal secara solid; saling beriringan dan tidak mungkin 
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terpisah satu sama lain. Fakta tentang Islam ini sangat jelas, sehingga tidak membutuhkan 

banyak kerja keras untuk mengajukan bukti-bukti. Hal itu telah didukung oleh fakta-fakta 

sejarah dan menjadi keyakinan kaum muslimin sepanjang sejarah yang telah lewat. Namun 

demikian, ada sebagian umat Islam sendiri yang mengklaim diri mereka sebagai pembaharu, 

dengan terang-terangan mengingkari fakta ini. Mereka menganggap bahwa Islam hanyalah 

dakwah agama.
26

 Maksud mereka adalah Islam hanya sekadar keyakinan atau hubungan 

ruhani antara individu dengan Robnya sehingga tidak memiliki hubungan sama sekali 

dengan urusan-urusan yang kita namakan sebagai urusan materi dalam kehidupan di dunia 

ini. Di antara urusan-urusan ini adalah masalah-masalah peperangan dan harta, dan yang 

paling utama adalah masalah politik. Di antara perkataan mereka adalah. ”Agama adalah 

satu hal dan politik adalah hal lain.” 

Untuk meng-counter pendapat mereka, beberapa orientalis telah menjelaskan bahwa 

Islam sangat erat kaitannya dengan urusan politik.
27

 Di antara pendapat orientalis itu ialah 

sebagai berikut: 

Dr. V  Fitgeral berkata  “Islam bukanlah semata agama  a religion), namun juga 

merupakan sebuah sistem politik (a political system). Meskipun pada dekade-dekade 

terakhir ada beberapa kalangan dari umat Islam yang mengklaim sebagai kalangan 

modernis, yang berusaha memisahkan kedua sisi itu, namun seluruh gugusan pemikiran 

Islam dibangun  di atas fundamen bahwa kedua sisi itu saling bergandengan dengan selaras 

dan tidak dapat dipisahkan satu sama lain.” 

Prof. C. A. Nalino mengatakan “Muhammad telah membangun dalam waktu 
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bersamaan agama (a religion) dan negara (a state). Dan batas-batas teritorial negara 

yang dia bangun itu terus terjaga sepanjang hayatnya.” 

Dr. Schacht
28

 terlebih menegaskan bahwa “Islam lebih dari sekadar agama: ia juga 

mencerminkan teori-teori perundang-undangan dan politik. Dalam ungkapan yang lebih 

sederhana, ia merupakan sistem peradaban yang lengkap, yang mencakup agama dan negara 

secara bersamaan.” 

Prof. R. Strothmann
29

 berkata ”Islam adalah suatu fenomena agama dan politik karena 

pembangunannya adalah seorang Nabi, yang juga seorang politikus bijaksana, atau seorang 

negarawan.” 

Lebih jelasnya Prof. Gibb
30

 mengatakan “Dengan demikian  jelaslah bahwa Islam 

bukanlah sekedar kepercayaan agama individual, namun ia meniscayakan berdirinya suatu 

bangunan masyarakat yang independen. Ia mempunyai metode tersendiri dalam sistem 

kepemerintahan, perundang-undangan  dan institusi.” 

1. Pemikiran Politik dalam Islam 

a. Pemikiran Politik Sunni 

 Pemikiran poltik golongan Sunni cenderung pro pemerintah yang berkuasa (status 

quo). Pemikiran politik dan kenegaraan mereka menjadi alat legitimasi bagi kekuasaan 

khalifah yang berkuasa. Kalangan Sunni melarang rakyat melakukan pemberontakan 

kepada penguasa, walaupun penguasa tersebut zalim. Hampir semua para ulama ahli 

politik Sunni menganggap bahwa kekuasaan negara berasal dari Tuhan, kekuasaannya 
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adalah suci dan mutlak harus dipatuhi. Khalifah adalah perwakilan Tuhan di muka 

bumi. 

 Menurut Ibn Rabi,
31

 dasar dari legitimasi keistimewaan hak-hak khalifah atas 

rakyatnya adalah surah al-An’am (6) ayat 165 yang artinya: Dialah (Allah) yang telah 

menjadikan kamu sebagai penguasa-penguasa di bumi ini, dan Dia (Allah) pula yang 

meninggalkan sebagian kalian atas sebagian lainnya beberapa derajat. Kemudian 

dalam surah an-Nisa’ (4) ayat 59 yang artinya: Wahai orang-orang yang beriman, 

taatilah Allah dan taatilah Rasul-nya serta para pemimpin di antara kalian. Menurut 

Rabi, kedua ayat ini merupakan penegasab bahwa Allah telah memberikan hak-hak 

istimewa kepada khalifah dengan segala kekuatannya dan memperkukuh kedudukan 

mereka di bumi. Oleh sebab itu, Allah mewajibkan kepada para ulama/cendekiawan 

Muslim untuk menghormati, mengagungkan, dan menaati perintah mereka. 

 

b. Pemikiran Politik Syiah 

 Pada awalnya orang-orang membela Sayyidina Ali untuk menduduki jabatan 

khalifah disebut dengan Syiah. Pengikut Sayyidina Ali beranggapan bahwa Ali adalah 

orang yang paling berhak untuk menduduki jabatan khalifah setelah Rasulullah wafat. 

Adapun alasan utamanya adalah Sayyidina Ali mempunyai hubungan kekerabatan 

dengan Rasulullah SAW. Pemikiran ini pada awal pemerintahan Islam tidak berbentuk 

suatu golongan yang terkordinasi, sehingga mereka tidak melakukan oposisi terhadap 

pengangkatan Khalifah Abu Bakar, Umar Ibn Khattab, dan Usman. Tumbuhnya 

pemikiran Islam ideologis dimulai setelah Ali melakukan Perang Jamal (Unta) melawan 
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Thalhah, Zubair, Aisyah, dan peretempuran Shiffin melawan Muawiyah. Kemudian 

lebih mengental lagi setelah pembunuhan atas diri Husein bin Ali bin Abi Thalib, 

mereka memperlihatkan sikap yang keras dan tajam serta menuangkan ideologi-ideologi 

mereka dalam bentuk yang jelas ciri-cirinya, ditambah lagi dengan timbul rasa simpati 

kaum Muslim atas perlakuan Bani Umayah terhadap terbunuhnya Husein dan Hasan itu. 

Selain dari itu, perlakuan Bani Abbas yang telah banyak menindas kaum Syiah, semua 

itu telah membangkitkan kekuatan luar biasa dalam gerakan Syiah.  

 Dalam perjalanan sejarah, golongan Syiah terpecah menjadi beberapa sekte. Ada 

yang ekstrem ada pula yang moderat. Kaum Syiah yang ekstrem berpendapat bahwa 

orang telah mendudukkan Khalifah sebelum Ali, telah bertindak merampas jabatan itu 

dengan nyata dan siapa saja yang yang telah memberi baiat terhadaf khalifah sebelum 

Ali maka mereka adalah orang zalim yang sesat. Mereka telah mengingkari wasiat 

Rasulullah kepada Ali, sebagaimana yang telah dilakukan Rasulullah dalam Hadis 

Ghodir Khumum, mereka menempatkan Ali sebagai penjelmaan Tuhan. Adapun 

golongan yang moderat mengatakan, bahwaSayyidina Ali itu adalah manusia biasa, 

mereka tidak memperlakukan Ali seperti seorang Nabi yang lebih utama dari Nabi 

Muhammad SAW. Golongan Syiah yang moderat berpendapat, bahwa kehendak untuk 

menetapkan Ali sebagai khalifah tidak didasarkan pada nash yang jelas, tegas dan pasti 

dari Rasulullah SAW. Oleh karena itu mereka mengakui kekhalifahan Abu Bakar, Umar 

bin Khattab, dan Usman.bin Affan, meskipun mereka berpendirian bahwa imam harus 

berasal dari keturunan Fatimah az-Zahra r.a. yang memiliki kemampuan dan keahlian 

untuk itu.  

c. Pemikiran Politik Khawarij 
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 Golongan Khwarij lahir pada waktu Perang Shiffin, ketika Ali dan Muawiyah 

menyetujui penunjukan dua orang hakim penengah (tahkim) guna menyelesaikan 

pertikaian yang timbul di antara keduanya. Mereka merasa sangat kecewa atas hasil 

tahkim yang merugikan Ali, dan sebagai reaksinya mereka menolak hasil tersebut dan 

keluar dari pasukan Ali r.a. mereka membenci Ali karena mau mau berdamai dengan 

pemberontak Muawiyah, dan mereka juga sangat membenci Muawiyah yang telah 

mendustai Ali. Mereka keluar dari jemaah tersebut sambil berkata kepada kedua 

kelompok yang bertikai  “Kalian semua telah menjadi kafir karena memperhakimkan 

manusia sebagai ganti perhakiman Allah di antara kalian.” Setelah itu mereka sangat 

ekstrem berpendapat dan lebih conderung kepada kekerasan, sehingga dalam waktu 

yang lama telah membangkitkan keonaran di mana-mana.  

 Pukulan yang paling dahsyat terhadap mereka adalah pada pertempuran di 

Nakrawan, yang hampir memusnahkan mereka yang dilakukan oleh pengikut 

Muawiyah. Tokoh-tokoh Kwaharij ini adalah Farwah bin Naufal al-Asjjai, Abdullah bin 

Ali al-Hausiah ath-Tha‟i dan Hautsarah al-Asadi. Ketiga tokoh ini telah memberontak 

kepada Muawiyah pada awal pemerintahannya. Tetapi pemberontakan itu berhasil 

dipadamkan oleh Ibn Ziyad ketika menjadi Gubernur Basrah tahun58 H.  

 Menurut Abul „Ala al-Maududy
32

 pokok-pokok pemikiran politik golongan 

Khawarij di antaranya: 

1) Mereka mengakui keabsahan kekhalifahan Abu Bakar, Umar dan Usman, menurut 

pendapat mereka, telah menyimpang pada akhir masa khilafahnya dari keadilan dan 
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kebenaran, karena itu ia selayaknya dibunuh atau dimakzulkan. Bahwasanya 

Sayyidina Ali juga telah melakukan dosa besar dengan men-tahkim-kan selain Allah.  

2) Dosa dalam pandangan mereka, sama dengan kekufuran. Mereka mengkafirkan 

setiap pelaku dosa besar jika ia tidak bertobat dan atas dasar inilah mereka secara 

terang-terangan mengafirkan semua sahabat Nabi Muhammad SAW. 

3) Khilafah tidak sah kecuali dengan adanya pemilihan bebas antara kaum Muslimin 

dan tidak dengan cara apapun selain itu. 

4) Mereka sama sekali tidak menyetujui pendapat yang menyatakan bahwa seseorah 

khalifah haruslah dari suku Quraisy. Mereka mengatakan, bahwa setiap orang laki-

laki yang saleh dipilih oleh kaum Muslimin, dapat menjadi seorang khalifah yang sah 

bagi mereka terlepas dari kenyataan apakah dia meorang suku Quraisy atau bukan. 

5) Ketaatan kepada khalifah adalah sesuatu yang wajib hukumnya selama ia masih 

berada dijalan yang keadilan dan kebaikan. Apabila ia menyimpang, maka wajib 

memeranginya, memakzulkannya atau membunuhnya. 

 Mereka menerima Al-Qur‟an sebagai salah satu sumber di antara sumber-sumber 

hukum Islam. Adapun tentang Hadis dan ijma’, maka mereka memilih cara berbeda dari 

cara kaum Muslimin lainnya. 

d. Politik Golongan Muktazilah 

 Golongan ini lahir ketika timbul terjadinya perbedaan pendapat antara Wasil bin 

Atha‟ dan gurunya  Hasal al-Bisri, terhadap masalah orang yang berdosa besar, apakah 

masih layak dikatakan Mukmin atau tidak. Terhadap masalah ini Wasil bin  Atha‟ 

berpendapat bahwa orang yang berdosa besar tidak Mukmin dan tidak kafi, tetapi 

berada di posisi antara keduanya. Pendapat Wasilkemudian menjadi salah satu dari lima 
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ajaran Muktazilah. Pemikiran ini selanjutnya berkembang menjadi suatu aliran teologi 

rasional dan merambah kedalah bidang politik kenegaraan. Tokoh yang paling terkenal 

adalah Qadhi Abdul al-Jabbar yang pemikiran politiknya dianggap sebagai representasi 

dari pandangan Muktazilah secara umum.  

 Menurut Qadhi Abdul al-Jabar,
33

 pembentukan negara memilih/mengangkat 

kepala negara bukanlah kewajiban yang harus dilaksanakan berdasarkan syara’, 

melakukan hal tersebut hanya didasarkan pada pertimbangan akal semata. Tidak ada 

nash yang tegas memerintah dan memilih kepala negara. Pembentukan negara hanya 

bagian dari kewajiban mengerjakan yang baik dan menjauhi segala yang buruk. Dengan 

adanya negara, maka manusia dapat mengatur kehidupannya sesuain dengan 

kemaslahatan mereka. Ia menjelaskan bahwa kepala negara adalah sama dengan posisi 

umat Islam yang lain, ia didahulukan selangkah dan ditinggalkan sedikit dari umkat 

Islam yang lain. Kepala negara sama sekali tidak memiliki sifat-sifat mah’shum (lepas 

dari dosa). Jadi, kepala negara itu bukanlah orang yang luar biasa yang harus 

dikultuskan. Kepala negara ditentukan oleh pemilihan umum itu sendiri. Mereka lebih 

tahu sosok yang akan dipilih. Namun kepala negara yang dipilih itu harus merdeka 

(bukan budak), mempunyai kekuatan akal dan nalar yang sehat sehingga ia dapat 

menjalankan kekuasaannya dengan baik, harus menganut doktrin al adl wal tauhid dan 

bersifat wara’. Hal yang terakhir ini sangat penting agar kepala negara tidak bertidak 

menyalahi wewenang dan kekuasaannya.
34
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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

1. Jenis dan Lokasi Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

 Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif lapangan. Penelitian kualitatif dapat 

didefinisikan sebagai metode penelitian ilmu-ilmu sosial yang mengumpulkan dan 

menganalisa data berupa kata-kata (lisan maupun tulisan) perbuatan-perbuatan manusia serta 

peneliti tidak berusaha menghitung data kualitatif yang telah diperoleh.
35

 Dengan demikian 

penelitian kualitatif itu bersifat mengumpulkan data dengan tidak menganalisis angka-angka, 

akan tetapi tidak berarti dalam penelitian kualitatif para peneliti tabu dengan angka-angka. 

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian deskriptif, yang 

diartikan sebagai gambaran atau deskripsi secara sistematis, faktual dan akurat tentang 

keadaan yang diteliti. 

2. Lokasi Penelitian 

 Penelitian ini berlokasi di kantin kampus UIN Alauddin Makassar. 

 

 

6. Pendekatan Penelitian 
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 Penelitian ini menggunakan pendekatan Sosiologis Syar‟i. Penelitian dengan pendekatan 

Sosiologis di mana memandang hukum sebagai fenomena sosial. Penelitian hukum yang 

sosiologis, terdiri dari:
36

 

a. Penelitian berlakunya hukum, yang meliputi : 

5)  Penelitian efektivitas hukum  

6)  Penelitian dampak hukum 

b. Penelitian identifikasi hukum tidak tertulis 

 Melalui pendekatan syar‟i diharapkan dapat memperjelas fungsi dan peran hukum Islam 

dalam membangun hukum nasional. 

7. Sumber Data 

  Dalam penulisan ini dilihat dari cara memperoleh dan mengumpulkan data, maka penulis 

membedakan data menjadi 2 (dua) macam yaitu data primer dan data sekunder. Data primer 

adalah data yang diperoleh langsung dari obyek yang diteliti, sedangkan data sekunder 

adalah sejumlah data atau keterangan yang diperoleh secara tidak langsung dari informan 

melainkan melalui bahan-bahan dari arsip atau dokumen, literatur-literatur yang telah 

disusun oleh instansi atau pihak-pihak subyek penelitian. 

  Sumber informasi penelitian ini adalah pihak-pihak yang terlibat baik secara langsung 

atau tidak langsung. Dengan demikian dapat penulis tegaskan bahwa sumber informasi yang 

akan dipilih oleh penulis adalah terdiri dari 6 orang dari masing-masing Lembaga, sumber 

informasi antara lain: 2 orang dari pengurus Dewan Mahasiswa Fakultas Syariah dan 

Hukum, 2 orang dari pengurus PMII Rayon Syariah dan Hukum, dan 2 orang lagi dari 
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pengurus HMI Komisariat Syariah dan Hukum. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dari tabel 

berikut: 

Tabel Informan 

No Informan Sampel Ket 

 DEMA 2 Orang  

 PMII 2 Orang  

 HMI 2 Orang  

 Jumlah Informan 6 Orang 

 Sedangkan sumber informasi yang kedua diperoleh melalui studi terhadap dokumen-

dokumen atau literatur-literatur yang berkaitan langsung dengan data/informasi yang akan 

diperoleh. Dokumen-dokumen atau literatur-literatur tersebut, terutama diperoleh dikampus 

UIN Alauddin Makassar dan unit-unit di dalamnya sehinga diharapkan peneliti dapat 

temukan fakta tentang bagaimana sebenarnya peran kantin dalam mendinamisasi politik 

mahasiswa. Selain itu, penelitian ini juga akan mencari data/informasi dari sumber-sumber 

lainnya seperti buku, internet, surat kabar, majalah, jurnal laporan hasil penelitian dan lain 

sebagainya.  

8. Metode Pengumpulan Data 

 Sesuai dengan permasalahan, tujuan penelitian, dan sumber data maka metode pengumpulan 

data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah wawancara, observasi dan telaah 

dokumen. 
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a. Wawancara  

 Wawancara merupakan alat pengumpul data berupa tanya jawab secara lisan antara 

pencari informasi dengan sumber informasi(informan). Teknik pengumpulan data melalui 

wawancara ini dipergunakan karena merupakan alat efektif dalam pengumpulan data sosial 

tentang tanggapan, pendapat, perasaan, motivasi, keyakinan, hasil pemikiran, dan 

pengetahuan seseorang tentang masalah penelitian atau makna suatu kasus, perilaku dan 

lain-lain. 

 Bagi peneliti, yang perlu disadari adalah bahwa dalam wawancara terdapat faktor-faktor 

yang mempengaruhi hasil wawancara, yaitu: pewawancara, responden, topik penelitian 

(yang tertuang dalam daftar pertanyaan), dan situasi wawancara.
37

 

 Dalam penelitian ini penulis memilih teknik wawancara secara mendalam (depth 

interview) dimana yang diwawancarai tidak harus menjawab pada pertanyaan yang sudah 

disediakan, dengan maksud untuk mendapatkan data secara mendetail atau terperinci. 

b. Observasi 

 Observasi adalah metode pengumpulan data yang digunakan untuk menghimpun data 

penelitian melalui pengamatan dan pengindraan.
38

 

c. Telaah dokumen 

Telaah dokumen ini dilakukan dengan mencari dan menelaah data dari dokumen (bentuk 

laporan, jurnal ilmiah, buku-buku tentang pendapat, teori) yang berhubungan dengan 

pelanggaran lalu lintas. 
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 Pengumpulan data berarti suatu proses pencarian data dari tidak ada menjadi ada untuk 

keperluan penelitian, untuk mendapatkan data itu selain menggunakan wawancara dengan 

subyek secara langsung, juga dengan menelaah dokumen yang ada.  

9. Instrumen Penelitian  

 Merupakan alat yang digunakan dalam penelitian dengan maksud untuk mengambil data 

sebagai operasional metode. Dalam melakukan penelitian, menggunakan beberapa 

instrumen antara lain seperti pedoman wawancara, alat dokumentasi dan alat tulis.  

 

10. Teknik Pengolahan dan Analisis Data 

Teknik pengolahan data diantaranya, klasifikasi data, melakukan penyuntingan 

datapemberian kode, melakukan konfirmasi data yang memerlukan verifikasi data, dan 

melakukan analisis data sesuai dengan pembahasan hasil penelitian. 

 Setelah rangkaian data terkumpul, selanjutnya dilakukan analisis data. Analisis data 

adalah suatu proses untuk mengorganisasikan dan meletakkan data menurut pola atau 

kategori dan satuan  uraian dasar sehingga data yang didapat merupakan data valid yang 

menentukan kualitas dari hasil penelitian. Analisis data merupakan bagian yang penting 

dalam metode ilmiah, karena dengan analisislah, data tersebut dapat diberi arti dan makna 

yang berguna dalam memecahkan masalah penelitian. 

 Teknik analisis data yang akan dilaksanakan adalah, mengorganisir data yang sudah 

diperoleh melalui wawancara, observasi dan telaah dokumen, mengembangkan kategori 

dalam proses reduksi data yaitu proses seleksi data dengan membuang hal yang tidak 

penting, selanjutnya menyajikan data yang sudah diverifikasi dalam bentuk susunan 
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informasi yang memungkinkan dapat ditarik suatu kesimpulan. Kesimpulan diambil 

berdasarkan temuan-temuan yang diperoleh dalam penelitian dikaitkan dengan landasan 

teori yang digunakan dalam penelitian ini.  

11. Pengujian Keabsahan Data 

 Pengujian keabsahan data dilihat dengan menghubungkan antara rumusan masalah 

dengan jawaban atau hasil wawancara. 

 Adapun cara pengujian kredibilitas data atau kepercayaan terhadap data hasil penelitian 

kualitatif yang digunakan adalah dengan peningkatan ketekunan dalam penelitian. 

Pengamatan bukanlah suatu teknik pengumpulan data yang hanya mengandalkan 

kemampuan pancaindra, namun juga menggunakan semua pancaindra termasuk adalah 

pendengaran, perasaan, dan insting peneliti, dengan meningkatkan ketekunan pengamatan di 

lapangan maka, derajat keabsahan data telah ditingkatkan pula.
39

 

12. Tujuan dan Kegunaan 

 Penelitian ini dilakukan sebagai rangkaian kegiatan dalam rangka penulisan Tugas Akhir 

dengan tujuan dan kegunaan: 

3. Tujuan   

e. Tujuan Umum  

 Untuk mengetahui bagaimana kantin digunakan sebagai ruang publik. 

f. Tujuan Khusus 
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5) Untuk mengetahui bagaimana pengaruh kantin terhadap mahasiswa UIN Alauddin 

Makassar 

6) Untuk mengetahui bagaimana pengaruh wacana politik terhadapa kampus UIN Alauddin 

Makassar 

4. Kegunaan 

 Manfaat akademis dari hasil penelitian diharapkan dapat memberikan sumbangan 

wawasan dan pengetahuan masyarakat tentang pentingnya kesadaran penggunaan kantin 

sebagai wadah diskusi dan ruang publik. 

 Manfaat praktis, yakni sebagai suatu kajian dan evaluasi terhadap pembahasan kantin 

sebagai ruang publik dalam dinamika wacana politik mahasiswa di kantin kampus UIN 

Alauddin Makassar. 
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BAB I 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

A. Setting Lokasi Penelitian 

Lokasi penelitian bertempat di Kampus II UIN Alauddin Makassar, Jl. H. M. 

Yasin Limpo No. 36 Samata, Kabupaten Gowa. Kantin/Kafetaria ini tepat berada di 

belakang Fak. Syariah dan Hukum, samping Fak. Dakwah dan Komunikasi. Kantin ini di 

launching pada tahun 2014 lalu dan dikelolah oleh Pusat Pengembangan Bisnis (P2B).  

Dari berbagai banyaknya tempat, penulis merasa tertarik untuk mengkaji 

bagaimana peran kantin di sebuah universitas mampu mempengaruhi keputusan-

keputusan kebijakan publik. Upaya ini dilakukan untuk membongkar anggapan kita 

tentang kantin yang hanya semata-mata dipandang sebagai tempat, makan, minum, 

istirahat dan semacamnya. Anggapan ini menjadi berubah ketika kita melihat kantin 

tampil sebagai ruang publik atau ruang diskursif. Bahwa kantin memiliki peran penting 
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dalam sebuah keputasan-keputusan dari setiap pemangku kebijakan. Keberadaan kantin 

UIN Alauddin Makassar telah mewarnai perjalanan proses kebijakan negara secara umum 

dan kebijakan kampus secara khusus. Kantin menjadi tempat para aktivis berekplorasi 

membicarakan masalah-masalah, hal ini dibuktikan pada banyak aksi yang dilakukan 

mahasiswa selalu dimulai dari kantin, mulai dari konsolidasi pra aksi sampai pada proses 

mobilisasi massa dan melakukan demonstrasi. 

Kantin adalah salah satu ruang publik. Ruang publik idealnya merupakan whana 

diskusi rasional tanpa batas tentang persoalan-persoalan publik. Diskusi tersebut harus 

terbuka dan bisa diakses oleh semua orang, di mana kepentingan pribadi atau privat tidak 

diakui, ketidakadilan dalam status harus ditunda, dan para partisipan sejajar sebagai 

saudara. Dari diskusi semacam ini, lahir opini publik dalam pengertian konsensus 

bersama tentang kepentingan bersama. Salah satu kritik yang banyak diajukan kepada 

konsep Habermas tentang ruang publik ini adalah bahwa ia terlalu mengidealisir bentuk 

ruang publik liberal. Ia juga mengabaikan bentuk-bentuk ruang publik lainnya yang non-

liberal, non-borjuis, yang sama-sama berkompetisi dengannya. Atau bisa juga dikatakan 

karena gagal melihat ruang publik lainnya, Habermas sampai pada kesimpulan yang 

mengidealisir bentuk ruang publik liberal sebagai “ruang publik resmi.”
40

 Ruang publik 

juga seringkali dipahami sebagai ruang penghubung antara ruang privat di satu sisi, dan 

ruang otoritas publik di sisi lain. Ruang privat berkaitan dengan keluarga, sementara 

ruang otoritas publik berkaitan lansung dengan legitimasi suatu pemerintahan negara 

tertentu. Ruang publik bergerak di dalam tegangan di antara dua nruang ini sedemikian 

rupa, sehingga negara, mau tidak mau, menjalankan pemerintahannya dengan terus-

menerus berkonsultasi pada opini publik melalui ruang publik. Ruang publik adalah suatu 

arena, di mana relasi-relasi diskursif dapat berlansung, yakni suatu arena untuk 
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mempertimbangkan dan memperdebatkan semua hal yang berkaitan dengan kepentikan 

bersama.
41

 

B. Peran Kantin Terhadap Mahasiswa 

Tujuan utama kantin sebentulnya sebagai tempat untuk beristirahat, makan, minum dan 

sebagainya. Banyak orang melihat kantin hanya sekedar itu, tetapi penulis menganggap 

justru lebih daripada itu kantin kerap dijadikan sebagai tempat untuk mendiskusikan 

persoalan-persoalan negara, bangsa, khususnya persoalan-persoalan kampus. Dikantinlah 

segala pokok persoalan itu dibedah dan didiskusikan untuk ditindaklanjuti. 

Menurut Ketua Bidang Pendidikan Pengembangan Anggota HMI Komisariat Syariah dan 

Hukum, saat diwawancarai, kantin itu fakultas kedua dari mahasiswa, apa yang kita dapat 

di kelas lebih sedikit dibanding apa yang kita dapatkan di luar kelas, Salah satu dosen 

pernah bilang bahwa yang kita dapatkan dari ruang akademik dalam hal ini kelas itu 

hanya 20% selebihnya kita dapatkan diluar kampus, salah satunya adalah melakukan 

diskusi di kantin.
42

 

Hampir senada dengan penjelasan Ketua Dewan Mahasiswa Fakultas Syariah dan 

Hukum, Asrullah Dimas mengatakan bahwah kantin adalah penting bagi mahasiwa, 

konsolidasi banyak dimulai dari kantin, selain dekat ini juga memudahkan kita untuk 

memobilisasi massa. Selain itu kantin bisa kita jadikan sebagai ruang-ruang diskusi dan 

silaturahmi. Kantin memang salah satu ruang publik, karena dilihat dari segi manusia 

yang konsumtif, ini menjadi alasan kantin bisa jadi ruang publik. Selain itu tata letaknya 

menjadi wadah yang bisa menghimpun para pengunjung buntuk mengaktualisasikan 
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segala aktivitasnya, misalnya melakukan rapat evaluasi, melakukan negosiasi atau 

kontrak politik saat musim perpolitikan.  

Peran kantin dari segi wadah sangat mendukung, fungsinya sebagai tempat 

berkumpulnya mahasiswa, konsolidasi, rapat dan sebagainya. Terkadang juga kantin 

dijadikan sebagai tempat kaderisasi dalam hal ini kajian dan penanaman kesadaran kritis 

bagi mahasiswa, dari sinilah cikal bakal mahasiswa bisa berpikir secara leluasa apalagi 

mengenai persoalan kebijakan nasional. Dalam posisi itu jelas mahasiswa harus terlibat 

dalam dinamika politik kampus, sesuai dengan konsep demokrasi dari rakyat oleh rakyat 

dan untuk rakyat. Namun konsep politik kampus UIN Alauddin Makassar adalah konsep 

perwakilan sehingga lembaga-lembaga kemahasiswaan bukan badan tetapi dewan 

mahasiswa dan senat mahasiswa.  

Di sisi lain dar kantin menjadi tempat berkumpulnya mahasiswa dengan berbagai 

topik yang muncul, baik itu dari internal kampus dalam hal ini kebijakan-kebijakan 

kampus, konstalasi politik mahasiswa, serta persoalan akademik pastinya. Begitu juga 

dengan topik atau isu di luar dari kampus, mahasiswa sering menyikapi dan memulai 

mendiskusikan kebijakan pemerintah di kantin.
43

 

Sejarah kampus bisa disejajarkan dengan sepak terjang dan keterlibatan kantin 

sebagai ruang publik bagi mahasiswa. Karenanya, menurut Ketua Umum HMI Kom. 

Syariah dan Hukum mengatan, bahwa di tahun 2013 kantin mencapai titik kejayaan, di 

mana para aktivis menggunakan kantin sebagai satu-satunya tempat untuk melakukan 

diskusi, konsolidasi, kajian-kajian isu dan tentunya hal-hal yang berhubungan dengan 

disiplin ilmu masing-masing. 
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Kantin UIN Alauddin Makssar sangat dipengaruhi oleh perkembangan sejarah. 

Dulu ada kantin yang kita beri nama, Kantin Merah, kantin sebagai tempat dimana para 

aktifis kampus berkumpul, berbincang isu politik termasuk masalah-masalah kampus 

tentunya, kantin ini memiliki peran penting dalam membentuk gagasan dan konsolidasi. 

Tidak hanya itu ia mengatakan bahwa kantin merupakan sebuah wadah di mana kita bisa 

berekspresi tanpa sekat. Peran kantin di tengah-tengah aktivitas mahasiwa memang 

sangat penting yang pertama sebagai ruang wacana bagai mahasiwa, yang kedua sebagai 

tempat bagaimana mahasiswa melakukan konsolidasi-konsolidasi baik itu ketika 

melakukan konsolidasi untuk demonstrasi terkait isu-isi nasional maupun isu-isu regional 

dan juga upaya untuk mecapai capaian dalam momentum politik di skala fakultas, 

maupun skala kampus. Kantin sebagai ladang usaha, namun di sisi lain sangat efektif 

digunakan oleh mahasiwa untuk berkumpul, dan melahirkan ide-ide solutif. 
44

  

Di samping itu kantin secara tidak langsung selalu terlibat dalam momentum 

perpolitikan mahasiswa, baik itu pemilihan Ketua Himpunan Mahasiswa Jurusan, 

Pemilihan Dewan Mahasiswa Fakultas, sampai pemilihan Dewan Mahasiswa Universitas. 

Dinamika ini kemudian menjadi fakta bahwa kantin memiliki peranan penting dalam 

perpolitikan mahasiswa. Posisi kantin sebagai ruang publik menjadi strategis seperti 

laboratorium mahasiswa dalam melihat persoalan-persoalan.  

Lebih kurang begitu juga yang dikatakan oleh Pengurus PMII Rayon Syariah 

bahwa kantin tentunya sebagai ruang publik bagi mahasiswa merupakan tempat yang 

paling pas untuk beristirahat disela-sela kesibukan  mahasiswa bukan hanya menjadi 

tempat beristirahat namun juga menjadi tempat untuk bercengkrama dan berdiskusi. 

kantin mempunyai peran yang cukup besar dalam setiap proses kebijakan kampus 
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maupun pemerintahan karena seringkali kantin dijadikan sebagai wadah untuk 

mendiskusikan terkait beberapa hal yang menjadi permasalahan.
45

 Beliau banyak 

menekankan pentingnya kantin tidak sekedar sebagai tempat untuk beristirahat, tetapi 

jauh lebih penting untuk dijadikan sebagai tempat bertemunya ide dan gagasan-gagasan 

setiap mahasiswa.  

Di kantin tempatnya mahasiswa untuk bicara isu-isu yang sedang marak 

dibicarakan. Tentu tidak hanya sekedar itu, kantin sebagai tempat kosolidasi adalah usaha 

untuk bagaimana mereka menyatukan pendapat dan melakukan tindakan-tindangan 

pengawalan, investigasi dan melakukan aksi demonstrasi. 

Kantin sebagai ruang publik juga sebagai wadah aktivitas dan interaksi mahasiwa 

antara satu dengan yang lain dan itu berlansung setiap hari dengan orang yang berbeda. 

Kantin sangat berperan sebagai tempat untuk mendiskusikan kebijakan-kebijakan yang 

baru dan kantin juga sering kali juga menjadi tempat konsolidasi dalam mengawal 

kebijakan-kebijakan yang dianggap sangat merugikan masyarakat, sehingga jelaslah 

bahwa mahasiswa dalam hal ini sebagai agen perubahan secara lansung terlibat dalam 

proses dinamika politik kampus, baik itu dalam lembaga intra kampus maupun ekstra 

kampus, sebab arah perjuangan mahasiswa ditentukan dari seberapa besar pengaruh 

mahasiswa dalam mengawal kebijakan-kebijakan. Mahasiswa juga memiliki hak politik 

untuk bertarung dalam dunia politik, berhak dipilih dan memilih. 

Di kantin saya sering berdiskusi dengan teman-teman tentang bagaimana kondisi 

mahasiswa, terlebih kantin juga adalah tempat rapat pengurus lembaga mahasiswa, 

tempat konsolidasi dalam menyikapi isu-isu nasional. Dalam momentum politik kanting 

tidak jarang digunakan sebagai tempat untuk bersilaturahmi dengan orang-orang 
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seideologi atau kelompok-kelompok pendukung melihat dan mengawasi gerakan lawan 

politik.
46

 

Sebagai teori pendukung dalam pemikiran politik Habermas bahwa negara hukum 

tidak dapat diperoleh atau dipertahankan tanpa demokrasi yang radikal. Demokrasi 

radikal tersebut mendasarkan dirinya pada prinsip diskursus yang menekankan partisipasi 

serta kesetaraan antara warga masyarakat dalam praktek debat publik, yang melibatkan 

mereka yang berkepentingan atas keputusan itu. Artinya, segala keputusan publik harus 

melibatkan seluruh elemen masyarakat, yang nantinya akan terkena dampak dari 

keputusan tersebut dalam diskursus publik yang setara dan bebas dominasi. Inilah inti 

dari pemahaman demokrasi deliberatif. Dalam demokrasi deliberatif, negara tidak dapat 

mengeluarkan kebijakan publik atau keputusan politis dalam suasana rahasia dan tertutup 

dari tatapan kritis mata publik. Semua keputusan dan kebijakan, yang berkaitan dengan 

kepentingan publik, harus melalui jalur diskursus dengan semua elemen masyarakat sipil. 

Di sinilah peran ruang publik menjadi penting. Ruang publik menjadi semacam tempat 

UU dipersiapkan dan dimatangkan dalam suasana diskursus yang rasional.
47

  

Menurut narasumber dari hasil wawancara penulis dengan Ketua Dewan 

Mahasiswa Fak. Syariah dan Hukum mengatakan dalam persoalan kampus khususnya di 

setiap pengambilan keputusan, mahasiswa harus dilibatkan. dalam proses pengambilan 

kebijakan kampus dalam hal ini dituangkan dalam rapat pimpinan atau pun rapat senat 

kampus, seharusnya pimpinan mengajak beberapa perwakilan mahasiswa sebagai 

representasi dari keseluruhan mahasiswa, bukan hanya wakil dekan bidang 

kemahasiswaan yang menjadi tolak ukurnya, tetapi pendapat mahasiswa juga dijadikan 
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salah satu pertimbangan penentuan kebijakan, misalnya dalam revisi buku saku, buku 

panduan akademik dan lain hal yang berkaitan dengan kebijakan kampus, sehingga 

kebijakan yang lahir itu tidak sepihak karena keinginan pimpinan tanpa memperhatikan 

kebutuhan mahasiswa. 

Untuk itu menurut Ketua PMII Rayon Syariah dan Hukum, kantin menjadi 

alternatif tersendiri selain ruang kelas bagi mahasiswa, apa yang tidak selesai di ruang 

kelas bisa kita diskusikan di ruang kantin. Selain dijadikan sebagai tempat makan dan 

menyeruput kopi, kantin juga kerap dijadikan sebagai ruang diskusi berbagai macam 

wacana, dari hasil diskusin ini kita jadikan sebagai alat untuk melakukan sebuah 

perubahan.
48

 

Opini yang terbangun dari hasil diskusi mahasiswa mesti dijadikan sebagai 

referensi dalam mengeluarkan kebijakan. Sehingga keputusan yang dikeluarkan itu bisa 

dinikmati bersama dan disepakati tanpa ada salah satu pihak yang dirugikan. 

C. Dinamika Politik Mahasiswa 

Dinamika politik mahasiswa di kampus UIN Alauddin Makassar cenderung 

didiskusikan di kantin, karena letak kantin begitu dekat dengan arena atau tempat 

pemilihan berlangsung. Lalu apakan mahasiswa mesti melibatkan dirinya dalam 

persoalan-persoalan politik? Menurut Pengurus PMII Rayon Syariah dan Hukum tentu 

saja dalam setiap pemilihan HMJ, DEMA FAK. Dan DEMA Universitas harus 

dilibatkan, dikarenakan momentum pemilihan seperti  ini merupakan cerminan demokrasi 

yang ada di negeri kita yang tentunya harus diterapkan pula di dalam kampus sebagai 

                                                           
48

 Ketua PMII Rayon Syariah dan Hukum, wawancara penulis, 21 Desember 2018. 



 
 

50 
 

pembelajaran bagi setiap elemen mahasiswa tentang demokrasi.
49

 Kesadaran ini menjadi 

energi positif menurut penulis tentang dinamika politik mahasiswa.  

Di samping itu Menurut Ketua Umum HMI Kom. Syariah dan Hukum, dalam 

dinamika politik mahasiswa di kampus, mahasiwa harus mengambil atau terlibat dalam 

politik kampus, tentunya dalam pemilihan rektor. Sebab apabila struktur politik tidak 

diisi dengan kaum-kaum intelektual maka ada beberapa kepentingan yang akan 

menghancurkan regenerasi, dan membungkam gerakan-gerakan mahasiwa, sementara 

mahasiswa itu adalah mitra kritis dari pada pemerintah secara nasional maupun 

kebijakan-kebijakan birokrasi kampus, itulah mengapa mahasiswa harus terlibat dalam 

politik kampus.  

Sementara dalam skala politik nasional, mahasiwa harus menempatkan dirinya 

sebagai sosial of kontrol, agen of change di tengah-tengah masyarakat luas, termasuk 

dalam sosialisasi untuk menjadi pemilih cerdas dalam setiap momentum politik. Bahwa 

sebagai masyarakat harus menjadi pemilih yang cerdas.  

Konsep mahasiswa, hari ini birokrasi dalam menjalankan kebijakan terkesan 

memaksa, setiap rencana kebijakan tidak pernah melibatkan mahasiwa. Terlebih dalam 

menampung aspirasi-aspirasi mahasiswa sebagai pertimbangan atau acuan untuk 

mengeluarkan kebijakan. Hal ini keputusan birokrasi itu sepihak atau hanya berlaku satu 

sisi. Kebijakan kampus tidak pernah mempertimbangan bagaimana dampak kebijakan itu 

terhadap mahasiswa, contohnya penerapan UKT/BKT yang justru menjadi malapetaka 

bagi mahasiswa. Hal ini terjadi karena pengkategorian itu tidak tepat sehingga banyak 

mahasiswa yang tidak mampu membayar spp karena pada dasarnya perkara itu dimulai 
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dari tidak adanya pengkajian-pengkajian yang matang dalam melihat dan 

mengkategorikan mahasiswa-mahasiswa yang kurang mampu.
50

 

Pengurus PMII Rayon Syariah mengatakan, Terkhusus untuk dinamika dalam 

momentum politik tentunya mahasiswa memfungsikan kantin sebagai wadah untuk 

membahas konsep politik  yang akan diterapkan pada saat kontestasi politik tersebut 

bergulir  

Konsep Politik Islam dan konsep politik mahasiswa dengan politik islam dalam 

dinamika politik mahasiswa tentunya kita kembali melihat peta gerakan yang dilakukan 

mahasiswa tersebut apakah tidak melanggar syariat islam, tentunya kita sebagai umat 

beragama harus menjunjung tinggi kode etik dalam berpolitik namun kalau kita berbicara 

bagaimana konsep politik mahasiswa hari ini apakah sesuai dengan politik islam tentunya 

kita kembali kepada mahasiswa itu sendiri apakah mereka menerapkan konsep politik 

islam dalam gerakan-gerakan politiknya atau tidak, dan ketika misalnya konsep politik 

islam di terapkan di indonesia saya rasa sah sah saja bahkan alangkah baiknya seperti itu 

karena didalam politik islam tentunya sangat menjungjung tinggi kode etik dalam 

berpoltik dan tentunya ini adalah hal yang sangat bagus apabila di terapkan di indonesia 

agar di negara kita tidak ada lagi yang namanya kecurangan" dalam politik seperti money 

politic ,black compaign dan kecurangan" dalam politik lainya. 

 Saya melihat bahwa konsep politik mahasiswa dalam berdinamika belum sesuai 

dengan konsep poltik dalam islam karena terkadang dalam politik mahasiswa masih 

sering terjadi kecurangan bahkan rela mengambil jalan apapun asalkan kepentingan 

politiknya tercapai.  
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Sementara itu posisi dan peran mahasiswa dalam dinamika politik, mesti jeli 

melihat kebijakan-kebijakan yang di keluarkan oleh pihak birokrasi itu pro terhadap 

kepentingan mahasiswa tentunya saya sangat mengapresiasi hal tersebut berbeda apabila 

birokrasi mengeluarkan kebijakan yang tidak pro terhadap mahasiswa seperti membatasi 

ruang gerak mahasiswa untuk berkreasi dan berekspresi dan tidak  memberikan 

kebebasan kepada mahasiswa untuk berorganisasi khususnya organisasi ekstra kampus 

seperti PMII, HMI, IMM Dan lain-lain. Untuk itu, dalam pengambilan setiap kebijakan 

dari kampus tentunya perlu melakukan dialog terlebih dahulu terhadap lembaga-lembaga 

kemahasiswaan yang ada baik itu lembaga internal ataupun eksternal.
51

 

Asrullah Dimas melihat kebijakan kampus dalam hal ini tak terlepas dari situasi 

Nasional, adanya kebijakan kampus akar muasalnya dari pusat, takkan mungkin sebuah 

kampus melahirkan kebijakan tanpa pertimbangan pusat, namun jika itu terjadi lalu 

merugikan mahasiswa selaku penikmat pengetahuan, saya tak segan utk menyikapi hal 

tersebut, lantas kebijakan kampus hari ini yang kemudian berimbas pada mahasiswa 

misalnya pada rana akademik, genjotan penyelesaian studi terus digemburkan oleh para 

elit birokrasi, ditambah lagi eksistensi kampus kali ini bukan hanya dilihat dari 

mahasiswa nya tetapi seluruh variabel yang mempengaruhi akreditasi kampus, logikanya 

semakin hebat kampus mendominasi mahasiswa maka semakin cepat tingkat akreditasi 

kampus dinaikkan.  

persoalan kebijakan negara sama halnya dengan kampus, jika tak mengindahkan 

kesesuaian keadilan bagi masyarakat maka perlu kiranya mahasiswa melakukan riset dan 

menyikapi persoalan tersebut. 
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 Lalu apakah konsep politik mahasiswa itu kemudian sudah sesuai dengan konsep 

politik islam. Menurutnya, konsep politik mahasiswa pada umumnya di kampus UIN 

Alauddin Makassar adalah demokrasi, namun ada juga beberapa pemilihan dipakai sistem 

atau konsep Islam, misalnya dalam sebuah kelompok menghendaki satu kandidat untuk 

diusung dan dimenangkan, hal ini bisa dinegosiasikan dibalik layar pemilihan pada 

umumnya, terkait hal itu tentu ada musyawarah terselubung yang dilakukan para elit 

politik kampus untuk menghindari konflik antara beberapa kubu.  

Konsep politik Islam menurut saya sangat susah diterapkan di Indonesia, karena 

demokrasi kita lebih didominasi oleh pengaruh barat, ditambah lagi bukan tidak mungkin 

jika politik Islam digunakan nantinya hanya menjadi kemasan semata namun yang terjadi 

dibalik itu adalah oligarki atau bahkan tirani yang beroperasi, dan itu menjadi momok 

yang mengancam stabilitas kekuasaan, serta mencipatakan intrik berkepanjangan melihan 

Indonesia dihiasi oleh banyak suku bangsa.
52

  

Sementara itu Subair, juga sebagai perwakilan pengurus DEMA menurutnya, 

terkait dengan kebijakan-kebijakan kampus menurutnya sangat tidak relevan dan tidak 

sesuai dengan konsep politik islam, hal ini dibuktikan dari banyaknya kebikan-kebijakan 

kampus yang tidak tepat dan merugikan mahasiswa. Adapun jalan yang ditempuh ketika 

kebijkan telah merugikan pihak mahasiswa adalah aksi demonstrasi, hal ini salah satu 

jalan untuk menahan atau memaksa birokrasi dan pemerintah untuk untuk membatalkan 

keputusan dalam suatu kebijakan. Untuk itu konsep islam harus diwujudkan agar 

pemimpin bangsa amanah dalam menjalankan tugas dan kepemimpinannya. Setiap 

kebijakan seharusnya mengundang perwakilan mahasiswa untuk ikut serta dalam 

pembuatan kebijakan tersebut, sebab mahasiswalah yang akan merasakan dampak dari 

kebijakan tersebut, tepatnya mahasiswa lebih tahu kondisi yang sedang dialaminya.
53
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Hasil wawancara di atas dengan berbagai narasumber menjadi dasar penulis untuk 

menarik benang merah bahwa dinamika politik mahasiswa UIN Alauddin itu kemudian 

menjadi semangat untuk bagai mana setiap pengambilan keputusan, birokrasi kampus 

seharusnya melibatkan paling tidak perwakilan mahasiswa dalam pengambilan kebijakan. 

Hal ini menjadi penting untuk bagaimana bisa tercipta keseimbangan antara pihak 

birokrasi dan mahasiswa dam membangun dan mengembangkan kampus UIN Alauddin 

Makassar, sebagai kampus yang berperadaban.  

Selain itu tanggapan dan respon narasumber hampir semuanya sama dalam 

melihat masalah perpolitikan khususnya di kampus UIN Alauddin Makassar. Sehingga 

menurut penulis hal ini mesti dijadikan pegangan bagi pihak pengampu kebijakan untuk 

mengakomodir kepentingan mahasiswa. 

 

 

 

 

 

 

 



BAB V PENUTUP 

KESIMPULAN 

A. Kesimpulan 

Dari hasil penelitian tentang peran kantin dalammendinamisasi politik mahasiswa di kampus 

UIN Alauddin Makassar penulis dapat benyimpulkan bahwa:  

1. Peran kantin terhadap mahasiswa sangat berpengaruh pada setiap keputusan yang dan 

pengambilan kebijakan, hal ini dikarenakan kantin sebagai ruang publik memberi banyak 

ruang bagi mahasiwa dalam mendiskusikan segala persoalan, mulai dari persoalan negara 

pada umumnya, realitas sosial masyarakan dan persoalan kampus pada khususnya. 

Kantin selain berfungsi sebagai tempat makan, minum dan beristirahat, juga berfungsi 

sebagai tempat bertemunya ide-ide, wacan dan isu-isu yang banyak dibicarakan. Kantin 

dalam posisinya selalu terlibat dalam proses dinamikan politik. Sehingga banyak 

keputasan-keputusan dan pengambilan kebijakan itu di mulai dari usaha para mahasiswa 

untuk membangun opini publik di kantin.  

Tujuan utama kantin sebentulnya sebagai tempat untuk beristirahat, makan, minum 

dan sebagainya. Banyak orang melihat kantin hanya sekedar itu, tetapi penulis 

menganggap justru lebih daripada itu kantin kerap dijadikan sebagai tempat untuk 

mendiskusikan persoalan-persoalan negara, bangsa, khususnya persoalan-persoalan 

kampus. Dikantinlah segala pokok persoalan itu dibedah dan didiskusikan untuk 

ditindaklanjuti. 

2. Dinamika politik mahasiswa di kampus UIN Alauddin Makassar cenderung didiskusikan 

di kantin, karena letak kantin begitu dekat dengan arena atau tempat pemilihan 

berlangsung. Lalu apakan mahasiswa mesti melibatkan dirinya dalam persoalan-

persoalan politik? Pada faktanya dinamika politik mahasiswa menjadi suatu bentuk 
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keikut sertaan dalam proses berdemokrasi. Dalam hal ini pemenuhan haknya untuk 

berpendapat, berekspresi. Dari hasil penelitan tentang masalah yang terjadi bisa 

disimpulkan bahwa kebijakan yang diputuskan itu kemudian cenderung merugikan pihak 

mahasiswa, sehingga hampir semua fakta yang ditemukan oleh penulis melihat 

mahasiswa mesti dan harus terlibat dalam proses pengambilan kebijakan. Salah satunya 

adalah bagaimana para mahasiswa berdinamikan untuk berebut kursi dalam setiap 

momentum perpolitikan yang ada di kampus. Hal ini tidak hanya pemenuhan hasrat 

untuk menduduki posisi strategis dalam struktur lembaga, tetapi lebih kepada bagaimana 

ia bisa mengesplorasi diri dan melakukan kerja-kerja produktif untuk mengawan proses 

pembanguan, dan pengembangan kampus. Oleh karenanya peran mahasiswa sangat 

dibutuhkan sebagai mitra kritis untuk membantu memperbaiki segala kesenjangan-

kesenjangan yang terjadi. 

B. Implikasi Penelitian 

1. Kantin merupakan salah satu tempat selain di ruangan kelas yang selalu dijadikan 

sebagai wadah untuk melakukan kajian-kajian, diskusi dan sebagainya, hal ini 

menjadi maaf dari anggapan selama ini bahwa kantin hanya tempat makan, minum 

dan sebagainya. 

2. Mahasiswa dalam kontek berdinamika itu kemudian ikut serta dalam proses 

pengambilan keputusan-keputusan birokrasi. 
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