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ABSTRAK 

Nama  : Alfarabi Daniyal Hf 

NIM  : 40400117079 

Judul : Analisis Tema Skripsi Mahasiswa Jurusan Studi Agama       

Agama Fakultas Ushuluddin Dan Filsafat UIN Alauddin 

Makassar Tahun 2015-2020. 

 

 Skripsi ini membahas mengenai analisis tema skripsi mahasiswa Jurusan 

Studi Agama-Agama tahun 2015-2020, dengan rumusan masalah Apa saja tema 

pokok dalam skripsi mahasiswa Jurusan Studi Agama-Agama, Fakultas 

Ushuluddin dan Filsafat di UIN Alauddin Makassar dan bagaimana arah 

perkembangan atau kecenderungan ilmu studi agama-agama berdasarkan tema 

yang paling dominan. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui tema-tema 

pokok skripsi mahasiswa dan tema yang paling dominan pada skripsi mahasiswa 

jurusan Studi Agama-Agama, UIN Alauddin Makassar. 

 Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dengan menggunakan 

kajian bibliometrika. Sumber data dalam penelitian ini adalah data sekunder dan 

teknik pengumpulan datanya yaitu dokumentasi. Istrumen penelitian ini adalah 

skripsi tercetak atau digital, catatan pendokumentasian yaitu buku, pulpen, 

handpone dan laptop. Teknik analisis dan pengolahan data pada penelitian ini 

adalah pemetaan tanpa melakukan co-words karena tiap judul skripsi sudah 

memberikan gambaran dengan jelas mengenai pokok pikiran yang terkandung 

dalam dokumen.  

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dari 96 sampel terdapat 22 tema 

pokok dan 5 tema yang paling dominan untuk diteliti oleh mahasiswa jurusan 

Studi Agama-Agama yaitu: hubungan antar agama dengan presentase 21.88%, 

topik religi dan budaya lokal dengan presentase 20.83%, topik sosiologi dan 

antropologi agama dengan presentase 10.42%, topik studi kultural dengan 

presentase 6.25%, dan topik Spiritualisme dan mistisme agama-agama dengan 

presentase 5.21% 

Implikasi penelitian ini adalah dapat membantu para pembuat kebijakan 

tentang penelitian yang akan dilakukan mahasiswa strata satu (S1) dalam 

menyelesaikan studi serta dapat lebih mengembangkan dan memperkaya bidang 

studi agama-agama. 

Kata kunci: Bibliometrika, studi agama-agama 
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BAB I  

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Eksistensi ilmu pengetahuan tidak luput dari sejarah perkembangan 

yang merupakan sebuah proses panjang tumbuh dan berkembangnya pada 

ilmu pengetahuan itu sendiri. Perkembangan ilmu pengetahuan dapat 

dilihat pada  perkembangan penulisan yang berhubungan dengan ilmu 

pengetahuan itu sendiri, baik itu hasil penulisan penilitian lapangan 

maupun penulisan hasil studi terhadap kajian literatur yang sebelumnya, 

dengan menganalisis berbagai terbitan tersebut maka kita dapat melihat 

arah dan perkembangan suatu bidang ilmu pengetahuan tertentu ,berikut 

adalah bentuk hasil penelitian adalah skripsi,tesis dan disertasi.  

Skripsi adalah sebuah bentuk penelitian mahasiswa diakhir masa 

perkuliahan S1 (strata satu). Skripsi dijadikan sebagai salah satu bentuk 

tugas akhir untuk mendapatkan gelar sarjana strata satu. Tugas ini 

memiliki karasteristik yang menjadi ciri-ciri keilmiahannya (Sastradipoera, 

2005: 2). Melalui penyusunan skripsi, mahasiswa diharap mampu 

merangkum dan mengaplikasikan semua hasil pengalaman belajarnya 

untuk memecahkan masalah dalam bidang studi tertentu dengan sistematis 

dan logis. Disamping itu, mahasiswa sebagai seorang akademisi dapat 

dianggap ikut andil dan berkontribusi terhadap keilmuannya pada saat ia 

menuangkan ide dan tulisanya pada skripsi yang baik serta dapat 

dipertanggung jawabkan secara ilmiah (Masruri, 2018: 215). Dalam 
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penyusunan skripsi tidak hanya mahasiswa yang terlibat tapi dosen juga 

memiliki peran dalam penulisan karya ilmia tersebut. Dosen memiliki 

peran sebagai pembimbing yang harus mengarahkan mahasiswa dalam 

penggunaan metode yang baik dan benar sesuai pedoman penulisan 

kampus dan arahan arahan dalam mengumpulkan data., maka dari itu, 

dapat dikatakan bahwa suatu program studi (prodi) pada perguruan tinggi 

ialah salah satu pilar yang selain mengajarkan maka ia juga memiliki 

tanggung jawab dan berperan aktif dalam kesuksesan penulisan karya tulis 

mahasiswanya. 

Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar telah membuka 

jurusan Studi Agama-agama sejak tahun 2000 dan telah meluluskan cukup 

banyak mahasiswa. Ini membuktikan program studi ini telah menghasilkan 

banyak bentuk karya tulis ilmiah diantaranya skripsi yang merupakan hasil 

penelitian mahasiswanya. Namun, banyak mahasiswa mengambil tema 

skripsi yang sama dengan tema skripsi mahasiswa angkatan sebelumnya. 

Maka terjadi kesamaan tema, oleh sebab itu muncullah judul-judul skripsi 

yang agak mirip yang hanya dibedakan oleh objek penelitianya saja. Hal 

ini tentu membuat penelitian dikalangan mahasiswa tidak dapat 

berkembang dengan cepat, sebab penelitian yang dilakukan bukanlah 

penlitian dengan metode baru atau sudah terlalu banyak yang 

menggunakan. Terkait hal tersebut maka prodi harus melakukan berbagai 

upaya agar tema skripsi dapat mengikuti informasi terkini sehingga 

alumninya benar-benar memiliki kompotensi sesuai dengan kebutuhan. 
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Upaya yang dapat dilakukan adalah dengan menggunakan analisis 

bibliometrika 

Bibliometrika digunakan untuk mengetahui gambaran secara detail 

hasil penelitian yang ditulis dengan bentuk skripsi pada bidang ilmu 

tertentu. Bibliometrik juga menjelaskan tentang perkembangan subyek. 

Penelitian dengan metode bibliometrik juga bertujuan untuk mengetahui 

keberadaan secara menyeluruh mengenai produksi serta perkembangan 

ilmu pengetahuan dengan menggunakan kajian tentang penulis, kutipan, 

artikel pada karya tulis ilmiah. Tujuan dari bibliometrik ialah menjelaskan 

proses komunikasi terekam, sifat serta arah pengembangan secara 

deskriptif perhitungan analisis berbagai faset komunikasi terekam dan 

perkembangannya pada disiplin ilmu. Salah satu pemanfaatan kuantitatif-

bibliometrik adalah membedakan judul kekhususan pemeriksaan dan 

perkembangan informasi diberbagai disiplin ilmu, meramalkan arah 

perputaran peristiwa masa lalu, kini dan nanti dan mengarahkan 

perkembangan data dan komunikasi. Maka dari itu penulis tertarik untuk 

menganalisis tema skripsi menggunakan kajian bibliometrik dengan judul 

“Analisis Tema Skripis Mahasiswa Jurusan Studi Agama Agama 

Fakultas Ushuluddin dan Filsafat UIN Alauddin Makassar Tahun 

2015-2020” sebagai harapan dapat menjadi bahan acuan dan  

pertimbangan dalam penentuan penerimaan judul skripsi mahasiswa di 

jurusan Studi Agama-Agama di tahun tahun berikutnya. 
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B. Rumusan Masalah 

Dari latar belakang diatas maka ada beberapa masalah dalam 

penelitian ini yang dirumuskan sebagai berikut: 

1. Apa saja tema pokok dalam skripsi mahasiswa prodi Studi Agama-

Agama, Fakultas Ushuluddin dan Filsafat di UIN Alauddin Makassar? 

2. Bagaimana arah perkembangan atau kecenderungan ilmu studi agama-

agama berdasarkan tema yang paling dominan pada skripsi mahasiswa 

jurusan Studi Agama-Agama, Fakultas Ushuluddin dan Filsafat di UIN 

Alauddin Makassar? 

C. Definisi Operasional dan Ruang Lingkup Penelitian  

1. Definisi Operasional 

 Dalam hal ini Penulis perlu definisi terhadap kata yang dianggap 

penting agar menghindari adanya kesalahpahaman dalam memahami 

penelitian ini, adapun penjabarannya sebagai berikut: 

Analisis merupakan proses menguraikan pokok terhadap beberapa 

bagianya dan proses bagian itu sendiri serta hubungan antar bagian 

untuk memproleh pengertian pengertian dan pemahaman arti 

keseluruhan (KBBI, 2005: 43) 

Tema adalah pokok pikiran sedangkan skripsi adalah karya ilmiah 

yang wajib ditulis oleh mahasiswa sebagai bagian dari persyaratan 

akhir untuk mendapatkan gelar sarjana (KBBI, 2005: 1080). Tema 

skripsi adalah sebuah gagasan pokok atau ide pikiran terhadap suatu 
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hal yang menjadi pokok permasalahan atau persoalan utama pada 

sebuah literatur maupun karya tulis berupa skripsi. 

2. Ruang Lingkup Penelitian  

Penelitian ini memiliki judul Analisis Tema Skripis Mahasiswa 

Jurusan Studi Agama Agama Tahun 2015-2020 UIN Alauddin 

Makassar. Untuk memperjelas maksud dari judul yang diangkat, 

penulis akan memberikan pemahaman mengenai fokus penelitian ini, 

yaitu analisis tema menggunakan kajian bibliometrika untuk 

mengetahui tema yang paling dominan pada skripsi mahasiswa jurusan 

Studi Agama-Agama, Fakultas Ushuluddin dan Filsafat di Universitas 

Islam Negeri Alauddin Makassar. 

D. Kajian Pustaka  

Dari hasil pencarian peneliti terhadap beberapa literatur terdahulu 

peneliti menemukan ada berbagai penelitian yang sejenis dengan subyek 

yang akan dikaji, walaupun ada kemiripan, tetapi ada beberapa perbedaan 

dalam hal variabel, fokus penelitan, ruang, serta masa penelitian. 

1. Artikel dengan judul “Kecenderungan Pemilihan Dan Duplikasi Tema 

Skripsi Serta Dampaknya Pada Pengembangan Ilmu Perpustakaan Dan 

Informasi” yang diteliti oleh Anis Masruri, pada tahun 2018. Penelitian 

ini mengkaji sebanyak 236 skripsi mahasiswa  S1 Ilmu Perpustkaan, 

Fakultas Ilmu Budaya, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta pada  tahun 

2006-2010, dengan hasil pengelompokan 10 tema pokok yaitu kajian 

pengguna, manajemen perpustakaan, pemanfaatan perpustakaan, minat 
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baca, teknologi computer, statistik bibliometrika, penelusuran dan 

penyimpanan informasi, psikologi,  kearsipan, dan komunikasi ilmiah. 

Tema dominan yang diangkat dalam skripsi mahasiswa Ilmu 

Perpustakaan yaitu kajian pengguna dengan presentase sebesar 25% 

dan manajemen perpustakaan sebesar 22%.  

2. Artikel dengan judul “Tema Kajian Skripsi Mahasiswa Fakultas 

Tarbiyah IAIN Palopo (Deskripsi Kecenderungan Pemilihan Tema-

Tema Skripsi Penelitian Pendidikan)” yang diteliti oleh Nursaeni pada 

tahun 2016. Penelitian ini mengklasifikasikan kategori kecenderungan 

pilihan tema skripsi mahasiswa dengan menggunakan kategori input, 

proses dan output. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pada 

kategori input didominasi oleh pembahasan mengenai peserta didik 

dengan presentase sebesar 45, 21%. Pada kategori proses, tema 

penerapan penggunaan metode/teknik/strategi dan beberapa istilah 

yang identik secara keseluruhannya mencapai 58, 67%. Dan pada 

kategori output didominasi oleh tema hasil belajar dan prestasi belajar 

dengan presentase sebesar 42, 86%. 

3. Penelitian dengan judul “Tren Topik Skripsi Jurusan Ilmu 

Perpustakaan Di Perpustakaan Fakultas Adab Dan Humaniora UIN 

Alauddin Makassar Priode 2004-2016 (Sebuah Kajian Bibliometrik)” 

diteliti oleh Ayu Trysnawati. Dalam penelitian ini terdapat satu 

variabel yaitu judul yang terbit pada priode tahun 2004-2016. Hasilnya 

menunjukkan bahwa analisis bibliometrik-hukum zipf mampu 
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digunakan untuk mengevalusi dan mengecek ulang topik inti yang 

terkandung pada sebuah skripsi, adapun tren topik skripsi jurusan ilmu 

perpustakaan pada tahun 2004-2016 yaitu bahan pustaka dengan 

presentase sebesar 25,73%, kedua adalah layanan perpustakaan dengan 

presentase 17,48% dan terakhir adalah topik teknologi perpustakaan 

dengan jumlah presentase 13,35%.  

4. Artikel dengan judul “Khizanah Al-Hikmah: Jurnal Ilmu Perpustakaan 

Informasi, dan Kearsipan (Analisis Bibliometrika Pada Terbitan 

Tahun 2013-2018)“ diteliti oleh Rochani Nan Rahayu dan Dukariana 

Indhani. Dari hasil penelitian ini disimpulkan bahwa Khisanah Al-

Hikmah selama priode 2013-2018 telah menerbitkan 102 artikel dari 

150 penulis, dengan penulis tunggal lebih banyak dibandingkan 

dengan penulis perempuan;ditandai dengan nilai derajat kolaborasi 

sebesar 0,34. Mayoritas referensi yang digunakan adalah buku (65, 

15%), dengan jumlah halaman terbanyak berada pada kisaran 6-10 

halaman (41,31%). Instansi kependidikan merupakan penyumbang 

artikel terbanyak, dan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar 

berada pada urutan pertama (36 kali). Penulis laki-laki lebih produktif 

dibandingkan penulis perempuan dengan urutan pertama adalah yunus 

winoto (5 artikel) 

5. Penelitian berjudul “Analisis Produktivitas Publikasi Dosen Fakultas 

Ilmu Tarbiyah Dan Keguruan UIN Raden Fatah Pengembangan 

Bidang Pendidikan Islam Tahun 2007-2017 Kajian Bibliometrika 
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Menggunakan Hukum Lotka” oleh Mike Wachyuni. Hasilnya 

menunjukan dari 150 tenaga pengajar Fakultas Ilmu Tarbiyah dan 

Keguruan menghasilkan 42% yang produktif yang dalam menulis 

artikel bidang pendidikan Islam yaitu sebanyak 69 orang dengan total 

170 artikel dari tahun 2007-2017. Pada penelitian ini, kategori penulis 

yang berkontribusi lebih dari 7 artikel dalam rentan 2007-2017. 

Penulis yang masuk dalam kategori tersebut berjumlah 4 penulis. 

Penulis yang paling produktif dalam penulisan publikasi ilmiah pada 

bidang pendidikan Islam adalah pertama, Nyayu Khodijah berjumlah 

11 artikel dengan presentasi 6,47%. Selanjutnya kedua, yaitu M. 

Isnaini dengan jumlah 10 artikel dengan presentasi 5,82% dan Kasinyo 

Harto berjumlah 10 artikel dengan presentasi 5,82% kemudian yang 

ketiga yaitu Elhefni dengan jumlah 7 artikel dengan presentase 4,11% 

E. Tujuan Penelitian 

Berikut ini adalah tujuan penelitian ini: 

1. Untuk mengetahui apa saja tema pokok skripsi mahasiswa jurusan 

Studi Agama-Agama, Fakultas Ushuluddin dan Filsafat di UIN 

Alauddin Makassar. 

2. Untuk menemukan gambaran dan deskripsi lengkap tentang 

kecenderungan perkembangan ilmu pengetahuan terhadap jurusan 

Studi Agama-Agama. 
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F. Manfaat Penelitian  

Berikut dua manfaat dari penelitian ini yaitu: 

1. Secara teoritis 

Hasil penelitan ini diharap dapat dijadikan sebagai referensi bagi 

peneliti selanjutnya sebagai landasan untuk meneliti lebih dalam dari 

aspek yang belum terbahas dalam penelitian ini. Diharapkan dengan 

penelitian kita dapat tau tema-tema apa saja yang menjadi subyek 

dalam pengambilan judul skripsi dan bagaimana kecenderungan 

perkembangan disiplin ilmu pada Jurusan Studi Agama-Agama, 

Fakultas Ushuluddin dan Filsafat di UIN Alauddin Makassar. Dengan 

adanya penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai acuan dalam 

melakukan evaluasi dan revisi agar mahasiswa mampu 

mengembangkan objek penelitian sehingga penelitian yang dibuat oleh 

mahasiswa tidak terfokus pada satu subyek yang sama setiap tahunnya. 

2. Secara Praktis 

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai 

masukan untuk  Jurusan Studi Agama-Agama, Fakultas Ushuluddin 

dan Filsafat di UIN Alauddin Makassar tentang pentingnya 

pengembangan subyek atau tema skripsi mahasiswa Jurusan Studi 

Agama-Agama, Fakultas Ushuluddin. Dengan adanya penelitian ini 

diharapkan para mahasiswa Studi Agama-Agama, Fakultas 

Ushuluddin mampu mencari subyek atau tema yang baru yang akan 
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dibahas sehingga dapat membuka wawasan yang lebih luas dan 

terarah.
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BAB II 

TINJAUAN TEORITIS 

A. Bibliometrika 

1. Pengertian Bibliometrik 

Salah satu kajian ilmu bidang ilmu perpustakaan dan informasi 

adalah bibliometrika. Istilah bibliometrik pertama kali pakai oleh Alan 

Pitchard pada tahun 1969 yang dimana mengacu pada penggunaan 

strategi numerik dan faktual untuk mengukur fenomena sebuah buku 

dan media lain. Bibliometrik tercipta dari ketertarikan para peneliti pada 

pertengahan abad ke-20 tentang unsur-unsur ilmu pengetahuan yang 

tercermin dalam perkembangan penulisan ilmiah. Penulisan literatur 

adalah sesuatu yang nyata dan dapat diukur. Itulah alasan bibliometrik 

memanfaatkan wawasan statistik dan pada awalnya disebut statistical 

bibliography (Pendit, 2003: 107). 

Sejak awal, ilmu perpustakaan dan ilmu komputer tertarik dengan 

arus informasi antar ilmuwan, atau yang biasa disebut dengan ilmu 

komunikasi.hal Inilah yang membuat ilmu perpustakaan dan informasi 

memberikan  perhatian terhadap perkembangan terhadap literatur 

tercetak atau media rekam (print-based literature) dengan 

menggunakan prinsip-prinsip matematika dan statistika atau yang biaasa 

disebut bibliometrika. Bibliometrika mampu menjadi indikator awal 

penggunaan prinsip sains atau ilmu pasti dibidang informasi. Pada 

awalnya penggunaan matematika dan statistika, bertujuan untuk 
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mengetahui tingkat produktivitas penulisan ilmiah dapat dilihat dari 

jumlah tulisan ilmuwan, Anda juga dapat melihat bahwa penelitian 

ilmiah seseorang sedang digunakan oleh orang lain dengan 

memperhatikan kutipan dari artikel tersebut. Oleh karena itu, sejak awal 

bibliometrik bersifat deskriptif dan evaluatif berdasarkan prinsip-prinsip 

kuantitatif empiris. (Pendit, 2003: 106).  

Bibliometrika terdiri dari dua kata “biblio” atau “bibliography” dan 

“metrics”. Biblio adalah buku sedangkan metrics berkaitan dengan 

sesuatu yang dapat diukur. Jika digambungkan maka bibliometrika ialah 

mengukur atau menganalisis bahan bacaaan (literature) menggunakan 

pendekatan matematika dan statistika (Fatmawati, 2012: 2). 

Menurut Erich Archambault yaitu “bibliometrics and 

sciencetometrics are a set of methods for measuring the production and 

dissemination of sciencetific knowledge”, yang berarti Bibliometrik dan 

Scientometrik adalah seperangkat metode yang digunakan untuk 

mengukur produki dan penyebaran pengetahuan ilmiah. (Archambault, 

2004: 1). 

Van Raan dalam Patra berpendapat “bibliometric methods ara very 

useful for measuring the dissemination of knowledge in the natural 

sciences,but the are less effective in some applied fields,such as 

enggieering”. Yang dapat di artikan bahwa metode bibliometrik sangat 

berguna dalam mengukur penyebaran pengetahuan dalam ilmu 
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pengetahuan alam, tetapi tidak terlalu efektif dalam beberapa bidang 

aplikasi seperti teknik. (Swapan Kumar Patra, 2003). 

Menurut Sri Hartinah bibliometrika adalah penerapan metode 

matematika dan statistika terhadap informasi terekam, umumnya 

terhadap majalah, buku, dan media komunikasi lainnya. Bibliometrika 

juga dihubungkan dengan sebuah teknik melakukan kuantifikasi 

terhadap data bibliografi (Hartinah, 2014: 17). 

Menurut Bremholm berpendapat bahwa: bibliometrics is defined as 

the study of patterns in the publication and use of documents, while 

bibliometric laws define predictable relationships in those patterns 

(Bremholm, 2004: 53). Berdasarkan definisi tesebut, dijelaskan bahwa 

bibliometrik mengkaji pola publikasi dan pola penggunaan bahan 

literatur. Objek kajian utama dari bibliometrik itu sendri adalah 

dokumen primer dan yang paling sering digunakaan adalah jurnal 

ilmiah, sebab jurnal dianggap telah menjadi media penting dalam 

komunikasi ilmiah. 

Bibliometrik menurut Lasa Hs “bibliometrik adalah kegiatan 

pengawasan kepada koleksi perpustakaan, seperti buku dan media 

rekam menggunakan metode matematika dan statistika (Lasa, 2005: 

323). 

Harande mengungkapkan: “It refers to the application of statistical 

techniques to the literature of a given subject. Bibliometrics studies the 

patterns of communication between documented information and the 
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potential users of information”. Uraian tersebut bermakna bahwa, 

bibliometrik Mengacu pada penerapan teknik statistik untuk literatur 

tentang topik tertentu. Bibliometrik mempelajari pola komunikasi antara 

informasi terekam dan pengguna potensial dari informasi tersebut. 

(Harande, 2001: 124). 

Menurut Sulistyo-Basuki dalam Nelisa, kajian bibliometrika dibagi 

menjadi dua kelompok kajian besar, yaitu:   

a. Distribusi publikasi  

Kelompok distribusi publikasi merupakan analisis kuantitatif 

terhadap literatur yang ditandai dengan munculnya tiga hukum dasar 

bibliometrika, yaitu hukum Lodka, hukum Bradfort, dan hukum 

Zipf.   

b. Analisis sitiran   

Pelaksanaan penilaian dalam penelitian ini dilakukan 

menggunakan indikator bibliometrika. Indikator bibliometrika 

digunakan untuk beberapa tujuan, yang terbanyak adalah untuk 

mengukur keluaran kegiatan ilmu pengetahuan dan teknologi 

(penelitian, jasa, dan pendidikan). (Nelisa, 2009: 75) 

Lebih lanjut Joan juga menjelaskan jika bibliometrika itu 

menggunakan metode matematika dan statistik. Maksudnya adalah 

untuk mengidentifikasi dan mempelajari pola-pola dalam penggunaan 

bahan dan layanan perpustakaan atau untuk menganalisa perkembangan 
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dari literatur khusus. Misalnya berkaitan dengan publikasi, 

kepengarangan rnaupun penggunaannya. (Joan M, 2004: 20). 

Sejak tahun 1969 Istilah „bibliometrik‟ mulai diperkenalkan, untuk 

proses penelitian dalam menghitung jumlah komunikasi tertulis dengan 

memperhatikan metode matematika dan statistik sebagai tambahan 

untuk penggunaan bibliografi. Bibliometrika digunakan untuk 

menunjukkan penggunaan teknik bibliografi, terkhususnya publikasi 

artikel ilmiah dan analisis sitasi, dalam penilaian kegiatan ilmiah. 

Sebuah kajian bibliometrika juga telah dilakukan negara-negara 

berkembang seperti Amerika Serikat, Inggris, Kanada, Australia, dan 

Denmark. Kajian bibliometrika juga dilakukan di sejumlah besar 

Amerika Serikat, tapi umumnya dilakukan oleh organisasi riset bukan 

akademisi seperti kasus di Eropa. Hal ini mungkin menjadi alasan 

utama kenapa hanya sedikit kajian bibliometrika yang dipublikasikan 

dari Amerika Serikat, atau yang diterbitkan ini dalam sumber yang tidak 

direview. Meskipun demikian Perusahaan Amerika Serikat seperti 

Thomson-ISI, SRI dan CHI Research memperkenalkan inovasi inovasi 

dalam teknik bibliometrika. Metode bibliometrika juga telah digunakan 

untuk mengevaluasi riset. (Husaebah, 2013:55) 

2. Manfaat Penerapan Kajian Bibliometrika 

Keunggulan studi bibliometrik adalah membantu mengevaluasi 

layanan perpustakaan, kebijakan pengembangan koleksi, kebijakan 

remediasi, pengambilan keputusan, alokasi sumber daya, dan proses 
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penyeleksian bahan pustaka yang ada di rak (weeding). Data yang 

dihasilkan dari metode bibliometrika dapat dijadikan landasan ilmiah 

oleh pustakawan dalam pengambilan keputusan. Kajian bibliometrika 

sangat bermanfaat digunakan untuk analisis kurikulum dan untuk 

menilai kualitas suatu karya ilmiah (Pattah, 2013: 48). 

 Berikut adalah beberapa manfaat analisis bibliometrik bagi 

pengembangan ilmu perpustakaan menurut (Sulistiyo-Basuki, 2002: 8) 

lain adalah: 

a. Menentukan suatu  literatur inti dalam berbagai disiplin ilmu  

pengetahuan  

b. Menetukan kecenderungan dan gejala penelitian dan pertumbuhan 

pengetahuan pada berbagai disiplin ilmu pengetahuan.  

c. Memperkirakan wilayah kajian sebuah literatur sekunder  

d. Mengetahui  tanda tanda pengguna berbagai subyek  

e. Mengenali perihal pengarang dan arah gejala pada literatur 

diberbagai subyek. 

f. Mengukur manfaat jasa di SDI ad-hoc dan retrospektif. 

g. Meramalkan arah gejala perkembangan masa lalu, kini dan nanti 

h. Mengatur laju komunikasi dan informasi. 

i. Mengkaji ke usangan dan penyebaran sebuah dokumen. 

j. Meramalkan produktifitas penerbit, pengarang, kelompok, negara 

atau seluruh disiplin ilmu pengetahuan 
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 Selain itu menurut (Rohmiyati, 2009: 5) manfaat kajian bibliometik 

secara umum yang dapat diberikan sebagai kontribusi untuk bidang 

pusat informasi adalah:   

1. Manfaat yang secara teoritis untuk mengembangkan ilmu informasi 

dan perpustakaan sehingga semakin banyak penelitian terhadap 

kajian bibliometrik dalam berbagai aspek kajian maupun bidang 

ilmu yang berbeda maka akan semkain memperkaya jumlah 

penelitian yang dihasilkan.   

2. Manfaat lain dari segi praktis bahwa kajian bibliometrik dapat 

digunakan untuk penerapan lebih luas terhadap menejemen koleksi 

perpustakaan, ilmu sosiologi dan temu kembali informasi serta 

penerapan terhadap pembinaan koleksi dengan menggunakan 

analisis sitasi, penentuan bahan literature, penentuan core jurnal 

dan penentuan core book suatu perpustakaan. Dari kajian diatas 

dapat disimpulkan manfaat bibliometrik bagi pusat pusat informasi 

adalah memperkaya jumlah penelitian bagi bidang ilmu informasi, 

dan dapat mengembangkan koleksi perpustakaan secara lebih 

terarah. Adapun menurut Gauthier analisis bibliometrika memiliki 

3 fungsi yaitu deskripsi, evaluasi dan memonitor ilmu pengetahuan 

dan dan teknologi. Sebagai sarana deskriptif, bibliometrika 

menyediakan sejumlah kegiatan penerbitan pada tingkat negara, 

provinsi, kota atau pun lembaga sebagai analisis produktivitas 

komparatif. Data bibliometrika juga dapat digunakan untuk menilai 
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kinerja unit penelitian, sebagai bagian dari prosedur standar 

evaluasi. Selanjutnya data bibliometrika juga digunakan sebagai 

benchmarking untuk memonitor ilmu pengetahuan dan teknologi. 

Karena kajian longitudinal output ilmiah dapat membantu 

mengidentifikasi bidang-bidang penelitian yang sedang 

berkembang.  (Garfield, 1979: 918) 

3. Tujuan Bibliometrika 

 Kajian ilmiah pada dasarnya memiliki tujuan yang jelas. Menurut 

Sulistiyo-Basuki tujuan bibliometrik adalah menjelaskan proses 

komunikasi terekam dan sifat serta gambaran arah perkembagan 

penghitungan dan analisis berbagai faset komunikasi. Bibliometrik 

mampu menjelaskan tentang proses komunikasi terekam dan 

perkembangannya di lapangan. (Sulistiyo-Basuki, 2002: 2). 

 Menurut (Glanzel, 2003) bibliometrika bertujuan untuk 

menganalisis kutipan (citation analysis), penerapan teknik 

bibliometrika dapat dilakukan untuk: 

a. Menentukan kecenderungan penelitian dan perkembangan ilmu 

pengetahuan suatu disiplin ilmu. 

b. Menentukan kecondongan perihal pengarang dalam dokumen 

tentang beragam subyek. 

c. Mendesain rangkaian bahasa otomatis dalam membentuk indeks 

otomatis, abstraksi dan klasifikasi otomatis. 

d. Mengatur laju informasi dan komunikasi. 
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 Masni mengemukakan bahwa tujuan utama penelitian bibliometrik 

adalah jurnal ilmiah berdasarkan hasil penelitian yang dipublikasikan 

atau didistribusikan. Diseminasi ilmu pengetahuan merupakan alat 

komunikasi ilmiah yang penting dan pengetahuan baru yang diperoleh 

setiap orang. (Masni, 2020: 36). 

 Objek utama kajian bibliometrik ialah jurnal-jurnal ilmiah dari 

hasil-hasil penelitian yang sudah diterbitkan atau disebarkan. 

Penyebaran informasi ilmiah ini dianggap sebagai media penting pada 

komunikasi ilmiah, dan merupakan pengetahuan yang baru didapatkan 

oleh siapapun juga. Perkembangan penyebaran jurnal-jurnal ilmiah 

juga mengalami perubahan yang sangat pesat, mulai dari media cetak 

menjadi media elektronik. Perubahan format penyebaran informasi 

ilmiah sangat membantu dalam mendapatkan data untuk analisis 

bibliometrik. Dengan adanya perkembangan perubahan format 

publikasi ini sangat membantu dalam memperoleh data utama dalam 

analisis bibliometrik. 

B. Kaidah Dasar Bibliometrika 

Bibliometrika yang juga mengkaji penyebaran artikel adalah kajian 

kuantitatif terhadap literatur. Hal ini diketahui dengan adanya tiga kaidah 

dasar bibliometrika yaitu: 

1. Dalil Lotka 
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Dalil yang menghitung seberapa banyak jurnal-jurnal yang dibuat 

dan disebarkan oleh pengarang dalam kurun waktu tertentu. Metode ini 

diperkenalkan oleh Alfred James Lotka pada tahun 1929 yang meneliti 

produktivitas penulis dalam bidang Kimia dan Fisika. Produktivitas 

penulis ini disebut juga dengan produktivitas ilmiah. Variabel yang 

diamati adalah banyaknya artikel yang disumbangkan oleh penulis 

secara individual (x) dan banyaknya penulis yang berkontribusi x 

artikel (yx). Pola tersebut dapat dinyatakan dalam rumus Dalil Lotka 

berikut ini: 

   
 

  
 

di mana :  

X  : Banyaknya artikel yang disumbangkan oleh penulis secara 

individual  

Yx : Banyaknya penulis yang memberikan kontribusi sebanyak x 

artikel C : Banyaknya penulis yang memberikan kontribusi 1 artikel 

yang merupakan konstanta pada suatu model tertentu. 

2. Dalil Zipf yaitu dalil untuk mencari frekuensi kata dalam suatu karya 

ilmiah agar memudahkan dalam mencari subjek yang dikaji. Dalil Zift 

digunakan untuk menilai peringkat kata yang mengalami pengulangan 

dalam sebuah makalah atau artikel. Kata-kata yang mengalami 

pengulangan disusun menurut jumlah pengulangannya dimulai dari 
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kata yang pengulangannya paling tinggi sampai ke kata yang 

pengulangannya paling jarang. Jumlah pengulangan disebut frekuensi  

Adapun rumus Dalil Zift adalah: 

r.f(r)  = k  

r   = Peringkat kata  

f(r)  =  Frekuensi pengulangan pada peringkat r  

k   = Konstanta positif  

Hasil kajian bibliometrika dengan menggunakan Dalil Zift ini 

dapat membantu dalam menentukan kata kunci ataupun tajuk subyek 

sebuah dokumen yang dapat digunakan dalam proses temu balik 

informasi. Selanjutnya untuk menentukan titik transisi (dikenal dengan 

titik transisi Gofman) menurut (Pao, 1978: 122) digunakan rumus f(t), 

di mana :   

 ( )  
   √     

 
 

F(t)  = Titik transisi  

    = jumlah kata yang memiliki frekuensi 1 kali  

3. Dalil Bradford, dipakai dalam menentukan core journal (jurnal inti) 

suatu subjek tertentu (Jonner Hasugian, 2009: 4). 

Variabel dan Indikator Bibliometrika Glanzel and Moed dalam Rangnekar 

(2005) menyebutkan bahwa kepopuleran teknik bibliometrika disebabkan 

karena kemudahan data yang tersedia dan memungkinkan untuk memetakkan 

('ntapping linkages) anara pengarang, institusi, lokasi geografi, dan 
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menemukan sumber yang dikutip.  Beberapa variabel yang bisa 

dikembangkan untuk penelitian bibliometrika, antara lain:  

1. Pengarang (autbozs), misalnya untuk mengkaji produktivitasnya dengan 

teknik Lotka's law.  

2. Keaslian (origin), misalya: lembaga, negara, bahasa, subjek.   

3. Sumber (sources), misalnya: jurnal, penerbit, paten.   

4. lsi (contenfs), misalnya analisis ctrlam sebuah text dengan melihat 

distribusi kata-kata dengan teknik Zipf s law. Maksudnya bisa katakata, 

frase dalam beberapa bagran, analisis subyek, klasifikasi, maupun analisis 

co-word.   

5. Keterwakilan (representation), misalnya: frekuensi penggunaan index 

terms, strLlktur thesaurus,   

6. Citasi (citation), misalnya: unfuk dokumen, dalam dokumen, kositasi. 

 Jika menurut Sen (1999) sebag aimanadikutip oleh Nelisa (2009), 

indikator penelitian dalam bibliometrika, antara lain:   

1. Bibliometrika langsung. Merupakan indikator dengan menggunakan data 

bibliografi yang tersedia langsung dalam dokumen, yairu:   

a. Jumlah pengarang per-karangan atau kolaborasi pengarang.   

b. Jumlah halaman antara baris dalam sebuah karangan atau dokumen.   

c. Perbandingan teks dan keadaan pendukung serta ilustrasi.   

d. Jumlah referensi.   

e. Distribusi usia referensi.   
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2. Indikator turunan. Merupakan indikator yang tidak bisa dihitung langsung 

dari dokumen, tetapi dipersiapkan atau dihitung setelah beberapa 

manipulasi menggunakan ciri-ciri dan hal-hal tertentu yang terkandung 

dalam dokumen, yaitu:    

a. Jumlah sitiran dan seluruh indikator yang diperoleh dari data kutipan 

dan indikator ko-sitiran.   

b. Indikator yang dihitung dari jumlah frekuensi kata dalam dokumen dan 

rurunannya bersama dengan indikator yang didasarkan pada analisis 

co-word. Maksud analisis co-word adalaln kajian dengan rnelihat 

kemunculan istilah yang dipakai bersama oleh suatu dokumen, 

caranya dengan menghitung kata-kata yang dipakai secara bersama 

oleh suatu dokumen.   

c. Kategorisasi subjek dari mikro dokumen.   

d. Seluruh indikator didasarkan pada prosedur peringkat jurnal, negara, 

pengarang, dan aspek lainnya yang didasarkan pada jumlah 

produktivias, jumlah referensi, jumlah sitiran, dan lain sebagainya.   

3. Indikator tambahan. Merupakan tambahan dan dihubungkan oleh hal 

lainnya yang didasarkan pada ciri-ciri bibliografi atau penilaian melalui 

isi yang disebut juga dengan kualitas dokumen arau bibliograpic items, 

seperti:   

a. Indikator yang didasarkan pada beberapa pertimbangan.   

b. Beberapa indikator yang didasarkan pada penggunaan dokumen 

(memungkinkan penghitungan dari data pemanfaatan koleksi 
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perpustakaan, penggandaan dokumen dan data yang tersedia, jumlah 

referensi, dan lain sebagainya).   

c. Indikator yang didasarkan pada analisis sebaran.   

d. Klasifikasi subjek dokumen,   

4. Indikator non-bibliomerrika. Merupakan beberapa indikator yang 

didasarkan pada data yang tidak tersedia atau tidak bisa diperoleh dari 

deskripsi dokumen. Penggunaan dokumen perpustakaan, cantuman 

kiriman dokumen dari pusat dokumentasi, jumlah dokumen yang 

dipublikasi pada sebuah negara, transfer teknologi, hasil penelitian 

perkapita. 

C. Pemetaan Publikasi Ilmiah 

Peta juga di artikan sebagai hasil rekaman gambar suatu wilayah atau 

daerah berdasarkan sifat, seperti batas suatu daerah tersebut atau bentuk 

permukaan. Sedangkan pemetaan sendiri dapat diartikan suatu cara atau proses 

dalam pembuatan sebuah peta. Pada dasarnya ilmu geografi dikaitkan dengan 

pemetaan di Indonesia, namun tidak satupun dalam database portal garuda 

yang membahas mengenai pemetaan ilmu pengetahuan.  

Dalam penelitian ini, penulis bukanlah pemetaan dalam kegiatan atau 

proses pengambilan gambar yang akan dijadikan suatu peta. Namun pemetaan 

yang di maksud dalam penelitian ini adalah pemetaan hasil penelitian 

mahasiswa yang tersaji dalam bentuk skripsi dengan mendeskripsikannya 

sehingga dapat ditemukan gambaran umum mengenai penelitian yang telah 
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dilakukan oleh mahasiswa. Dan dari data yang diperoleh oleh peneliti akan 

mendapatkan peta penulisan skripsi mahasiswa yang terbagi dalam berbagai 

kategori topik penelitian dalam bidang ilmu perpustakaan. Sehingga dapat 

diketahui topik dan tren-tren apa saja yang menjadi prioritas dalam penelitan 

selanjutnya yang dilakukan oleh mahasiswa sehingga dapat menjadi dasar 

untuk jurusan Studi Agama-Agama dalam menentukan strategi pengembangan 

ilmu pengetahuan. 

1. Definisi Pemetaan Ilmu Pengetahuan 

Dari uraian di atas, terdapat juga beberapa defenisi pemetaan 

menurut para ahli. Masing-masing para ahli mempunyai beberapa 

pandangan berbeda mengenai pemetaan ilmu pengetahuan. Wexler 

menyatakan bahwa “Knowledge mapping is aconsciously designed 

communication medium using graphical presentation of text, stories, 

models, numbers or abstract symbols between map makers and map 

users.” Wexler berpendapat bahwa pemetaan ilmu pengetahuan presentasi 

grafik dari cerita cerita, teks, bentuk, angka, maupun simbol dari suatu 

abstrak adalah suatu media dalam berkomunikasi antara membuat peta 

dengan pengguna peta. (Wexler, 2001:250)  

Sedangkan menurut Tandukar “Knowledge Mapping is all about 

keeping a record of information and knowledge you need such as where 

you can get it from, who holds it, whose expertise is it, and so on.” Pedapat 

tersebut bahwa pemetaan ilmu pengetahuan adalah tentang menyimpan 

catatan dan pengetahuan yang dibutuhkan, seperti dimana bisa 
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mendapatkannya, siapa yang memilikinya, siapa ahlinya, dan lainnya. 

(Tandukar, 2005:1)  

Adapun menurut Chen yang dikutip oleh Ristiyono Pemetaan ilmu 

pengetahuan adalah hubungan antara peneliti dan bidang penelitiannya 

yang cukup dekat, dimana bidang penelitian tersebut dapat disebar dan 

juga dapat memberikan gambaran makna dari hubungan tersebut. Berarti 

dalam pemetaan ilmu pengetahuan bukan hanya merupakan alam yang 

digunakan dalam penyampaian informasi ilmiah, melainkan dapat juga 

dijadikan sebagai dasar untuk mengkaji suatu aktivitas ilmiah dengan 

sistematis.  (Ristiyono, 2008: 21)  

Selain pendapat diatas, Sulistyo-Basuki juga berpendapat bahwa 

pemetaan adalah cara untuk mengenali suatu ilmu pengetahuan 

berdasarkan elemennya, seperti interaksinya, dinamika konfigurasi, serta 

ketergantungan dalam hubungan timbal balik. Berdasarkan pendapat 

tersebut dapat dsimpulkan bahwa pemetaan dapat berfungsi alat untuk 

mengetahui keterkaitan antara bidang ilmu pengetahuan terhadap 

subjeknya (Sulistyo-Basuki, 2002: 1) 

2. Jenis-Jenis Pemetaan Ilmu Pengetahuan 

Dikutip oleh Ristiyono, Hasibuan dan Mustangimah berpendapat 

bahwa pemetaan ilmu pengetahuan dikembangkan dalam bidang 

bibliometrik, antara lain peta journal intercitation, bibliographic coupling, 

co-citation, co-word dan co classification. (Ristiyono, 2008: 22) 

a. Journal Interaction 



27 
 

  

Menurut (Jones, Cambrosio, dan Mogoutov, 2011: 2) “Journal 

intercitation is the relation established when an article in Journal A 

cites an article in Journal B. Analysis of inter-citation patterns reveals 

how closely journals are related based on the journals cited by articles 

that they publis.” Pendapat di atas diartikan bahwa jurnal antar-sitasi 

adalah bentuk suatu hubungan antar jurnal apabila jurnal A mengutip 

salah satu artikel yang terdapat pada jurnal B. Dari hal inilah kita dapat 

melihat seberapa dekatnya hubungan antara jurnal yang dipublikasi 

melaui artikel yang dikutip sesui analisa pola intersitasi jurnal tersebut. 

Kutipan antar jurnal ini hanya memperlihatkan hubungan jurnal saja 

namun tanpa memberikan informasi mengenai isi sebenarnya dalam 

jurnal tersebut. 

b. Bibliographic coupling 

Menurut pendapat Garfield “Bibliographic coupling is retrospectiv 

whereas co-citation is essentially a forward looking perpective.” 

Pendapat di atas diartikan bahwa pasangan ko-sitasi adalah sebuah 

perspektip berwawasan kedepan sedangkan bibliografi merupakan 

retrospektif. (Garfield, 1979: 3)  

Adapun Ungern-Sternberg berpendapat bahwa “Bibliographic 

coupling is based on the assumption that two articles which both cite 

the same previously published article have something in common.” 

Dapat diartikan bahwa apabila suatu artikel atau lebih mengutip artikel 
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lain yang sudah diterbitkan maka kedua artikel tersebut mempunyai 

hubungan secara bibliografi. (Ungern-Sternberg 1995: 308) 

c. Co-Citation 

Dikutip oleh Ashoba, Mustangimah berpendapat bahwa “Ko-sitasi 

adalah suatu dokumen yang akan diterbitkan dan melakukan sitiran 

terhadap dua dokumen secara bersamaan. Maka dikatakan ko-sitasi 

apabila dua dokumen disitir oleh paling sedikit satu dokumen yang 

akan diterbitkan bersamaan yang dilihat dari cantuman bibliografi atau 

daftar pustaka. (Ashoba, 2014: 9) 

d. Co-word 

Menurut Kopcsa yang dikutip oleh Ristiyono berpendapat bahwa: 

Kopsca dalam penelitiannya menyajikan pemetaan co-words 

berdasarkan kata kunci yang dimiliki oleh artikel yang ditelitinya. Dia 

menggunakan kata kunci dari sebuah artikel yang dipasangkan dengan 

artikel yang lain bertujuan menentukan co-words. Hasilnya ialah 

pemetaan co-words oleh Kopsca dinamakan map technology. Dalam 

penelitiannya Kopsca memperlihatkan pemetaan co-word 

menggunakan kata kunci yang dimiliki sebuah artikel yang ditelitinya. 

Map technology merupakan nama dari hasil pemetaan co-word yang 

ditemukan oleh Kopsca dimana dia menggunakan kata kunci sebuah 

artikel yang dipasangkan dengan artikel lainnya untuk menentukan co-

words. (Ristiyono, 2008: 13)  
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Dari pengertian di atas maka dapat diartikan bahwa co-word 

merupakan suatu teknik analisa menggunakan kata kunci yang terdapat 

pada dokumen dan untuk mengukur hubungan kekuatan istilah 

dokumen dengan melihat pola dan kecenderungan dokumen. 

e. Co-classification 

Co-classification adalah situasi dimana terdapat dua dokumen atau 

lebih yang bergabung dalam suatu kelompok karena mempunyai notasi 

klasifikasi yang sama. Dalam memperoleh informasi mengenai 

dokumen yang sama maupun bibliografi secara kuantitatif 

menunjukkan subjek maupun judul yang sama dapat menggunakan co-

classification. Adapun UDC atau DDC digunakan untuk 

mengklasifikasikan suatu dokumen, dan hasil dari ko-klasifikasi 

dimasukkan dalam bentuk grafis. (Ashoba, 2014: 10) 

D. Studi Agama-Agama 

 Agama merupakan salah satu aspek yang paling penting daripada 

aspek-aspek budaya yang dipelajari oleh para antropolog dan para ilmuan 

sosial lainnya. Di dalam agama itu dijumpai ungkapan materi budaya 

dalam tabiat manusia serta dalam sistem nilai, moral, dan etika. Agama itu 

saling pengaruh-mempengaruhi dengan sistem organisasi kekeluargaan, 

perkawinan, ekonomi, hukum dan politik. Agama juga memasuki lapangan 

pengobatan, sains dan teknologi. Keadaan fenomena keagamaan yang 

ruwet serta segala refleksinya di dalam sejumlah aspek-aspek kehidupan 
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lainnya, telah menarik perhatian para sarjana dari berbagai disiplin ilmu 

(Daradjat, 1996: 1)  

 Studi agama-agama adalah kajian metodologis dan sistematis 

terhadap agama-agama yang ada sebagai tinjauan terbuka dan tidak 

memihak, studi agama-agama menganalisis baik sejauh awal kehadirannya 

sebagai kerangka keyakinan dan keyakinan dalam kaitannya dengan 

hubungan yang erat antar agama. (Zarkasi, 2016: 1). 

Studi agama-agama sebelumnya atau biasa disebut sebagai ilmu 

perbandingan agama, yang merupakan bagian dari ilmu yang mencoba 

untuk memahami dan mendapatkan sudut pandang tentang suatu 

keyakinan, menurut agama yang berbeda termasuk persamaan dan 

perbedaannya. Sedangkan bagi orang Islam, perbandingan agama 

merupakan upaya untuk menemukan bagaimana penyempurnaan agama 

Allah telah diajarkan untuk manusia melalui para nabi dan rasul-Nya. Juga 

bagaimana ummat itu bereaksi terhadap petunjuk Allah (Arifinsyah, 2018: 

34). 

Studi agama-agama bertujuan agar dapat paham terhadap agama 

dan signifikansinya bagi keberadaan manusia dan untuk memanfaatkan 

pengetahuan dan pemahaman ini untuk membuat manfaat bagi semua umat 

manusia. (Djam‟annuri, 2015: 4). Dalam karangan Mukti Ali juga 

dijelaskan mempelajari ilmu agama adalah bertujuan untuk ikut serta 

bersama-sama dengan orang yang bermaksud baik,agar menciptakan 
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lingkungan yang tentram berlandaskan etika dan moral agama (Ali, 1998: 

88), 

Berikut beberapa manfaat yang dapat teladani seorang muslimin 

setalah belajar ilmu studi agama-agama, yaitu antara lain: 

1. Mengatahui keadaan batin dan cara berfikir dan kecenderungan hati 

berbagai ummat manusia yang menganut berbagai macam agama. 

2. Megetahui persamaan dan perbedaan antara Islam dan agama yang 

diluar Islam yang pada  akhirnya dapat membuktikan keistimewaan 

agama Islam sebagai agama penyempurnaan. 

3. Dengan mempelajari agama-agama non-Islam, seseorang dapat 

menyadari bahwa agama-agama yang berbeda sebelum Islam adalah 

awal dari kebenaran yang lebih luas dan lebih signifikan, khususnya 

Islam. 

4. Jika  membandingkan agama Islam terhadap agama sebelumnya, maka 

akan tumbuh rasa simpati kepada penganut agama lain yang belum 

mendapatkan hidayah, serta menimbulkan rasa tanggung jawab dalam 

menyebarkan kebenaran kebenaran yang terdapat pada agama Islam 

kepada masyarakat yang belum paham tentang agama.. 

5. Pikiran keagamaan akan lebih dalam dengan berkonsentrasi pada  

agama yang lain dan kemudian  membandingan,maka akan mudah 

memahami subtansi Islam itu sendiri Substansi dan perkembangan 

Islam akan semakin dirasakan secara mendalam apabila seseorang 
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berusaha memahami substansi dan perkembangan agama-agama yang 

lain. 

6. Dengan dasar agrre in disagreement maka akan lebih mudah untuk 

bertoleransi dengan orang yang tidak seagama dengan kita.maka 

dengan demikian konflik antara ummat beragama akan lebih mudah 

dihindari (Manaf, 1994: 59). 

 Dalam memudahkan memahami ruang lingkup pembahasan Studi 

Agama, Prof Dr. H. A. Mukti Ali membagi kajian ilmu agama kedalam 3 

(tiga) bagian yaitu: (1) Sejarah agama, (2) Perbandingan agama, (3) 

Filsafat agama (Ali, 1975: 6) 

 

1. Sejarah Agama 

 Ruang lingkup pembahasan dan kajian sejarah agama adalah 

berusaha untuk mempelajari dan menelaah serta mengumpulkan fakta-

fakta asasi daripada agama. Karena itu sejarah agama dalam kajiannya 

mentitikberatkan pada penilaian data sejarah berdasarkan ukuran-

ukuran ilmiah yang lazim.  

2. Perbandingan Agama 

 Objek kajian dan pembahasan studi agama adalah berusaha untuk 

memahami semua aspek yang telah dikumpulkan sejarah agama 

kemudian menghubungkan yang lain guna mencapai dan menentukan 

struktur yang paling mendasar dari pengalaman-pengalaman dan 
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konsepsi-konsepsi keagamaan dengan memfokuskan analisa pada 

aspek persamaan dan perbedaan agama-agama adalah untuk 

membandingkan tujuan agama dan konsepnya untuk mencapai tujuan 

agama tersebut. 

3. Filsafat Agama 

 Objek pembahasan filsafat agama adalah untuk berusaha 

mengambil kesimpulan dari fakta-fakta yang telah dikumpulkan 

sejarah agama dan dibandingkan oleh perbandingan agama dengan 

mempergunakan metode filsafat  (Samiang Katu, 2009) 

E. Wilayah Kajian Ilmu Studi Agama 

1. Agama “sebagai masalah” penelitian 

Pokok bahasan setiap penyelidikan ilmiah terhadap agama adalah 

fakta agama dan pengungkapannya. Bahan-bahan ini diambil dari 

pengamatan terhadap kehidupan dan kebiasaan keagamaan manusia, 

tatkala mengungkapkan sikap-sikap keagamaannya dalam tindakan-

tindakan, seperti doa, upacara-upacara, konsep-konsep religious 

sebagaimana termuat dalam mitos dan simbol, kepercayaan berkenaan 

dengan yang suci, makhluk-makhluk supranatural, dewa-dewa, dan 

sebagainya.  

Penyelidikan ilmiah terhadap fenomena agama itu dilakukan oleh 

berbagai disiplin ilmu. Meskipun membahas pokok pembicaraan yang 

sama, berbagai disiplin ilmu tersebut, dari aspek-aspek khusus yang sesui 

dengan jangkauan dan tujuannya.  



34 
 

  

Istilah “agama” atau dalam bahasa inggris “Religion” , betapapun 

definisinya baik, jelas merujuk kepada tipe karakteristik tertentu terhadap 

data yang ada, seperti kepercayaan, praktek, perasaan, keadaan jiwa, sikap, 

pengalaman, dan lain-lain. Oleh karena itu, bangsa yang berbeda 

menunjukkan karakteristik atau pengalaman yang berbeda pula. Seseorang 

akan dipengaruhi konsepsinya tentang apakah agama itu ada atau tidak; 

kecuali konsepsinya demikian berubah-ubah, tidak hanya diantara para 

anggota individual dari masyarakat yang sama, tetapi juga sepanjang hidup 

dari suatu masyarakatnya. (Hastings, 1911: 662) 

Perkembangan awal studi agama biasanya melihat perkembangan 

agama dari interpretasi sosiologis yang menyebut agama sebagai “ilmu 

primitive”, sehingga sampai pada studi tentang “struktur dalam agama”, 

dan berusaha menjelaskan model ilmiah dalam agama jika 

dikategorisasikan, interpretasi agama ini, dapat dibagi kepada empat 

bentuk: intelektualitas, fungsionalis, simbolis, dan strukturalis. 

Disebut penelitian agama bukan hanya karena metodenya, tetapi 

karena bidang kajiannya. Pada intinya, bidang kajian agama ada dua, yakni 

believes (ajaran) dan practices (praktik-praktik agama atau 

keberagamaan). Ajaran adalah teks, baik tulisan maupun lisan, yang sakran 

dan menjadi rujukan bagi pemeluk agama. Keberagamaan adalah perilaku 

yang bersumber langsung atau tidak langsung pada ajaran. Keberagamaan 

muncul dalam lima dimensi: ideologis, intelektual, ekspresiensial, 

ritualistic, dan konsekuensial.  (Sastrapratedja, 1985:5) 
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2. Kebenaran Ilmiah Agama: Kebenaran Realitas Empirik 

Kepercayaan merupakan kualitas dari kehidupan seseorang, oleh 

karena itu, dalam mempelajari agama, ada bagian-bagian tertentu yang 

tidak dapat diobservasi. Sekalipun demikian, bagian eksternal dari agama, 

seperti symbol, institusi, ajaran, dan amaliah dapat dipelajari secara 

terspisah, dengan jalan mempelajari data-data berkenaan dengan eksternal 

religion itu sendiri. 

Dr. Harun Nasution, sebagaimana dikutip P. Suparlan, memberikan 

pandangan bahwa tidak berarti semua ajaran agama tidak dapat diteliti 

dengan metode-metode yang ada. Hal ini tentu saja berpangkal pada 

pemahaman kita tentang apakah hakikat agama itu. Agama pada intinya 

terdiri dari komponen ajaran, yakni ajaran dasar yang benilai mutlak dan 

ajaran penjelasan yang bernilai nisbi. (Ghazali, 2005: 45) 

F. Integrasi KeIslaman 

Mempelajari dan beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu 

Wata‟ala merupakan kewajiban bagi setiap muslim. Sebab beriman kepada 

kitab kitab-Nya merupakan rukun iman yang ketiga.  Manfaat iman kepada 

kitab Allah Subhanahu Wata‟ala adalah sebagai petunjuk hidup. Iman 

kepada kitab kitab-Nya merupakan landasan bagi agama kita karena, 

dengan mengimani kitab-kitab Allah, selain percaya akan keagungannya, 

kita juga percaya atas semua perintah, larangan, serta ajarannya yang 

diturunkan kepada nabi-nabinya.  
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Adapun dalil tentang iman kepada kitab Allah Subhanahu Wata‟ala 

yaitu: 

QS. An-Nisa ayat  4:136 

 ٌْ بِ انَّذِ ِ وَرَسُىْنهِٖ وَانْكِته
يُِىُْا باِلّلّه ا اه يَُىُْٰٓ ٍَ اه َْ ٰٓاََُّهاَ انَّذِ ٌْٰٓ هَ بِ انَّذِ ً رَسُىْنهِٖ وَانْكِته لَ عَهه َشََّ

خِزِ فقَذَْ ظَمَّ  ى ِكَتهِٖ وَكُتبُهِٖ وَرُسُههِٖ وَانُْىَْوِ الْْه
ِ وَيَههٰۤ

ٍْ ََّكْفزُْ باِلّلّه ٍْ قبَْمُ وَۗيَ َْشَلَ يِ لًا ۢ  اَ ظَهه

ُْذاا  بعَِ

Terjemahnya: 

“Wahai orang-orang yang beriman, tetaplah beriman kepada Allah, Rasul-

Nya (Nabi Muhammad), Kitab (Al-Qur‟an) yang diturunkan kepada Rasul-

Nya, dan kitab yang Dia turunkan sebelumnya. Siapa yang kufur kepada 

Allah, para malaikat-Nya, kitab-kitab-Nya, para rasul-Nya, dan hari Akhir 

sungguh dia telah tersesat sangat jauh” (Departemen Agama RI, 2000) 

 Dalam ayat ini menjelaskan poin poin yang saling 

berkesinanmbungan, dimulai dari beriman kepada Allah, yang kedua  

percaya kepada malaikat, dan yang ketiga percaya pada kitab kitab yang 

telah diberikan kepada empat nabi, yang kempat adalah percaya pada nabi 

dan rasul rasul Allah, yang ke lima ialah percaya dengan adanya hari akhir, 

dipoin pertama kita perintahkan beriman atau percaya keapada Allah, 

sebab Allah ialah kebenaran mutlak, tiada tuhan selain Allah, kemudian 

percaya bahwa malaikat yang menyampaikan perintah  dan wahyu kepada 

para nabi nabi yang dipecayakan untuk mengajarkan ajaran kitab yang 

diturunkan, kemudian percaya kepada nabi dan rasul Allah, sebab nabi 

adalah orang pilihan Allah yang dipercayakan dpat menuntun ummat ke 

ajaran Islam dan bukan pernitah dari manusia tetapi dari Allah sendiri. 

Poin kelima ialah beriman kepada hari akhir, dengan beriman kepada hari 
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akhir tentu membuat ummat untuk senantiasa melaksanakan ibadah 

sebagai tabungan amalan yang kelak dikemudian hari dapat menolongnya 

dari siksaan api neraka. (Amrullah, 2015: 487-488) 

 Ayat ini menyeru kaum muslimin agar mereka tetap beriman 

kepada Allah, kepada Rasul-Nya, kepada Al-Qur‟an dan kepada kitab-

kitab yang diturunkan kepada rasul-rasul sebelumnya. Kemudian ayat ini 

memperingati orang-orang yang mengingkari seruan-Nya. Barang siapa 

mengingkari Allah, para malaikat-Nya, kitab-kitab-Nya, dan hari akhirat, 

ia telah tersesat dari jalan yang benar, yaitu jalan yang akan 

menyelamatkan mereka dari azab yang pedih dan membawanya kepada 

kebahagiaan yang abadi.  

Iman kepada kitab-kitab Allah dan rasul-Nya adalah satu rangkaian 

yang tidak dapat dipisahkan. Apabila ada orang memngingkari sebagian 

kitab, atau sebagian rasul, maka hal itu menunjukkan bahwa ia belum 

meresapi hakikat iman, karena itu imannya tidak dapat dikatakan iman 

yang benar, bahkan suatu kesesatan yang jauh dari bimbingan hidayah 

Allah. Salah satu contoh sikap beriman kepada Allah adalah dengan 

meyakini adanya kitab-kitab Allah dan menjaga silturahmi dan atau 

ukhuwwah dengan sesama ahlul kitab. Ilmu studi agama-agama 

merupakan sebuah langkah awal dari terciptanya toleransi beragama. 

Toleransi ini akan terciptanya apabila satu agama memahami agama yang 

lain. Pemahaman tersebut akan terwujud bila ia mengenali agama lain. 
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Iman kepada kitab-kitab Allah adalah mempercayai dan meyakini 

sepenuh hati bahwa Allah menurunkan wahyu kepada Rasul-Nya berupa 

kitab-kitab untuk pedoman hidup umatnya. Berikut kitab-kitab yang Allah 

turunkan kepada Rasul-Nya. 

a. Taurat 

Taurat adalah kitab yang diturunkan kepada Nabi Musa 

„Alaihissalam sebagai pedoman hidup kaum Bani Israil. Firman Allah 

Subhanahu wa Ta‟ala: 

َْمَ الََّْ تتََّخِذُوْا  ءِ ٍْٰٓ اسِْزَاٰۤ هُ هذُاي نِّبَُِ هُ بَ وَجَعَهْ ُُْاَ يُىْسًَ انْكِته تَ ۗ وَاه ٍْ وَكُِلًْا ٍْ دُوَِْ  يِ

Terjemahnya: 

“Kami memberi Musa Kitab (Taurat) dan menjadikannya sebagai 

petunjuk bagi Bani Israil (dengan firman), “Janganlah kamu 

mengambil pelindung selain Aku” (QS. Al-Isra 17:2) 

 

 

b. Zabur 

Zabur adalah kitab yang diturunkan kepada Nabi Daud 

„Alaihissalam untuk dijadikan pedoman bagi bangsanya (Bani Israil 

umat yahudi). Firman Allah Subhanahu wa Ta‟ala: 

ُُْاَ  تَ اه ً بعَْطٍ وَّ ٍَ عَهه هُْاَ بعَْطَ انَُّبُِّٖ تِ وَالْْرَْضِۗ وَنقَذَْ فعََّ ىه هً ٍْ فًِ انسَّ ًَ وَرَبُّكَ اعَْهىَُ بِ

ادَاوٗدَ سَ   بىُْرا

Terjemahnya: 

“Tuhanmu lebih mengetahui siapa yang di langit dan di bumi. 

Sungguh, Kami telah melebihkan sebagian nabi-nabi atas sebagian 

(yang lain) dan Kami anugerahkan Zabur kepada Daud” (QS. Al-Isra 

17:55) 

 

c. Injil 
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Injil adalah kitab yang diturunkan kepada Nabi Isa „Alaihissalam 

sebagai pedoman hidup kaum Nasrani. Firman Allah Subhanahu wa 

Ta‟ala: 

ىةِ ۖ ٍَ انتَّىْره َْهِ يِ ٍَ َذََ ُْ ا بَ ًَ قاا نِّ ٍِ يَزَْىََ يُصَذِّ ُْسًَ ابْ ثاَرِهِىْ بِعِ
ً اه

ٰٓ ُُْاَ عَهه هُ وَقفََّ هُ ُْ تَ وَاه

يَىْعِظةَا  ىةِ وَهذُاي وَّ ٍَ انتَّىْره ٍَ َذَََهِْ يِ ُْ ا بَ ًَ قاا نِّ يُصَذِّ َىُْر ٌۙ وَّ ُْهِ هذُاي وَّ ُْمَ فِ َْجِ الِْْ

 ٍَۗ ُْ تَّقِ ًُ  نِّهْ

Terjemahnya: 

“Kami meneruskan jejak mereka (para nabi Bani Israil) dengan 

(mengutus) Isa putra Maryam yang membenarkan apa (kitab suci) yang 

sebelumnya, yaitu Taurat. Kami menurunkan Injil kepadanya (yang) di 

dalamnya terdapat petunjuk dan cahaya; yang membenarkan kitab suci 

yang sebelumnya, yaitu Taurat; dan menjadi petunjuk serta pengajaran 

bagi orang-orang yang bertakwa” (QS. Al-Maidah 5:46) 

 

d. Al-Qur‟an 

Al-Qur‟an adalah kitab yang diturunkan kepada Nabi terakhir, 

Muhammad Shallalu „Alaihi Wasallam sebagai petunjuk hidup 

umatnya. Berbeda dengan kitab-kitab sebelumnya yang hanya terbatas 

pada satu kaum, Al-Qur‟an tidak hanya untuk bangsa Arab, melainkan 

untuk seluruh umat. Firman Allah Subhanahu wa Ta‟ala: 

 ٌَ َاا عَزَبُِّاا نَّعَهَّكُىْ تعَْقهِىُْ هُ قزُْاه هُ َْشَنْ  اََِّآٰ اَ

Terjemahnya: 

“Sesungguhnya Kami menurunkannya (Kitab Suci) berupa Al-Qur‟an 

berbahasa Arab agar kamu mengerti” (QS. Yusuf 12:2) 
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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

A. Jenis Penelitian 

 Penelitian ini membutuhkan metode yang tepat untuk mencapai hasil 

yang sesuai dengan tujuan penelitian. Metode penelitian adalah metode 

atau teknik yang digunakan untuk menemukan, mengembangkan, dan 

memverifikasi keakuratan informasi melalui penelitian lapangan. Metode 

yang digunakan untuk penelitian ini adalah kuantitatif dengan pendekatan 

ilmiah kajian bibliometrik, di mana pendekatan ilmiah ini mengacu pada 

pola-pola yang terjadi pada penggunaan literatur dan publikasi yang 

dianalisis secara matematis dan statistik 

 Dalam hal ini penulis akan menghimpun fakta tentang tema-tema 

yang diambil pada skripsi mahasiswa jurusan Studi Agama-Agama, 

Fakultas Ushuluddin dan Filsafat, UIN Alauddin Makassar dan kemudian 

menghitungnya lalu menyajikan data-datanya secara kuantitatif dengan 

menggunakan kajian bibliometrik. 

B. Tempat Dan Waktu Penelitian 

 Penelitian ini dilakukan di prodi Studi Agama-Agama, Fakultas 

Ushuluddin dan Filsafat, UIN Alauddin Makassar. Alasan penulis 

menjadikan Jurusan Studi Agama-Agama sebagai objek penelitian karena, 

penelitian menggunakan bibliometrika pada skripsi belum pernah dibuat 

pada prodi Studi Agama-Agama UIN Alauddin Makassar tahun 2015-
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2020, dengan Analisis Bibliometrik teori itu sangat baik digunakan dan 

dapat dilihat topik yang dominan serta mengumpulkan fakta tentang topik 

skripsi mahasiswa Jurusan Studi Agama-Agama UIN Alauddin Makassar 

pada tahun 2015-2020. 

 Penelitian ini akan direncanakan akan berlansung selama 2 bulan, 

yaitu pada bulan Januari – Februari tahun 2022 

C. Populasi Dan Sampel  

a. Populasi  

 Populasi merupakan sekumpulan orang (masyarakat), benda atau 

objek lain yang berada dalam ruang lingkup penelitian (Tiro, 2018: 3). 

Sedangkan menurut Mardalis Populasi adalah wilayah spekulasi yang 

terdiri dari: objek/subyek yang memiliki karakteristik dan kualitas 

tertentu yang diterapkan oleh analis untuk dikonsentrasikan dan 

kemudian dibuat kesimpulan. (Mardalis, 1993: 53). Jadi, populasi 

dalam penelitian ini adalah seluruh skripsi mahasiswa jurusan Studi 

Agama-Agama, Fakultas Ushuluddin dan Filsafat, UIN Alauddin 

Makassar tahun 2015-2020. Berdasarkan data yang di ambil dari 

repository UIN Alauddin Makassar yaitu pada tahun 2015 berjumlah 2 

skripsi, tahun 2016 berjumlah 5 skripsi, tahun 2017 berjumlah 5 

skripsi, tahun 2018 berjumlah 9 skripsi, tahun 2019 berjumlah 3 

skripsi. Total skripsi mahasiswa jurusan Studi Agama-Agama dari 

tahun 2015-2020 yaitu 24 skripsi 

 



42 
 

  

b. Sampel 

 Sampel merupakan jumlah anggota yang dipilih dari populasi 

(Tiro, 2018: 3). Besaran sampel ditentukan oleh jumlah data dari hasil 

pengamatan dalam penelitian. Dalam penelitian ini menggunakan 

sampel jenuh dalam proses pengambilan data yang berarti peneliti 

harus menggunakan seluruh populasi sebagai objek yang akan diteliti. 

Maka sampelnya adalah semua populasinya itu sendir atau skripsi pada 

tahun 2015-2020 pada prodi Studi agama agama fakultas ushuluddin 

UIN Alauddin Makassar. 

D. Teknik Pengumpulan Data 

 Teknik pengamnbilan data yang dilakukan dalam penelitian ini 

memakai teknik dokumentasi. Dokumentasi bertujuan agar memperoleh 

data secara langsung dari tempat penelitian, meliputi literatur yang 

relevan, perundang undangan, laporan kegiatan, foto kegiatan atau hasil 

penelitian serta data yang sesuai dengan penelitian (Riduwan, 2008: 31). 

Dengan cara seperti ini, penulis dapat menghasilkan data dan iforamsi 

sebanyak mungkin tentang skripsi mahasiswa Jurusan Studi Agama-

Agama, Fakultas Ushuluddin dan Filsafat, UIN Alauddin Makassar tahun 

2015-2020, penulis akan melakukan pencarian melalui Repository dan 

daftar alumni mahasiswa yang selesai pada setiap semesternya yang 

dimulai pada tahun 2015-2020 Selanjutnya penulis mengunakan data yang 

telah dikumpulkan, Kemudian dokumentasi ini juga dilakukan penulis 
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dalam memperoleh data yang terkait dengan Jurusan Studi Agama-

Agama.. 

E. Instrumen Penelitian  

Pada instrument penenlitian ini menjelaskan pengumpulan data 

yang sesuai dengan jenis penenlitian yang dipakai. Ada beberapa 

instrumen pengumpulan data yaitu skripsi tercetak atau digital, catatan 

pendokumentasian yaitu buku, pulpen, handphone dan laptop. 

F. Teknik Pengolahan Data dan Analisis Data 

a. Teknik Pengolahan Data 

 Strategi yang digunakan dalam pengolahan data adalah metode 

kuantitatif, khususnya informasi yang didapat dalam penelitian ini 

ditangani secara grafis, fundamental, dan interpretatif dengan 

memanfaatkan penyelidikan matematis yang menunjukkan besaran 

laju dan frekuensi, sehingga harus dirinci secara kuantitatif 

b.  Analisis Data 

 Analisis data adalah proses menemukan dan mengumpulkan 

informasi yang telah diperoleh dari hasil pengumpulan data dan 

observasi yang kemudian dirangkai menjadi hasil penelitian sehingga 

data penting dapat disortir data data yang penting sehingga mudah 

diketahui oleh orang lain dan diri sendiri. (Djam'an Satori, 2018: 202). 

 Setelah merekapitulasi data penulis kemudian menghitung dan 

membuatkan tabel berdasarkan tahun terbitan sebuah literatur dan 
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jumlahnya. Kemudian melakukan analisa terhadap judul-judul skripsi 

tersebut, hal ini dibuat agar bisa mengetahui dan menyimpulkan 

mengenai tema maupun pokok pikiran yang diangkat pada skripsi 

tersebut.  

 Sederhananya penulis melakukan analisis subyek pada seluruh 

judul skripsi yang menjadi saampel. Penulis juga memetakan tanpa 

melakukan co-words, sebab tiap judul skripsi sudah memberikan 

gambaran dengan jelas tentang pokok pikiran yang terkandung dalam 

dokumen. Setelah itu, penulis menyediakan data yang telah dibedah 

serta tema yang terkumpul dalam struktur sederhana untuk menjawab 

setiap pertanyaan dalam ulasan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

45 
 

BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian 

1. Sejarah singkat Jurusan Studi Agama-Agama Universitas Islam 

Negeri Alauddin Makassar 

Jurusan Studi Agama-Agama atau yang dulunya dikenal sebagi 

Jurusan Perbandingan Agama merupakan salah satu jurusan di Fakultas 

Ushuluddin dan Filsafat UIN Alauddin Makassar yang concern terhadap 

persoalan isu-isu sosial keagamaan. Konteks sosial yang melatarbelakangi 

lahirnya Jurusan Studi Agama-Agama adalah keragaman agama dan 

budaya yang ada di Indonesia, sehingga Jurusan Studi Agama-Agama 

dapat memberikan sumbangan dari pendekatan akademis di dalam 

mensikapinya. Secara aksiologis, eksistensi Jurusan Studi Agama-Agama 

ingin menjembatani antara kepentingan akademis dan kepentingan praktis, 

yakni relasi antar agama yang toleran. Perbandingan Agama pada awal 

berdirinya pada tahun 1972 bernama Jurusan Perbandingan Agama. Dalam 

rangka pengembangan jurusan, berdasarkan Surat Keputusan Direktorat 

Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, Nomor E/50/1999 

tentang Penyelenggaraan Jurusan dan Program Studi IAIN Alauddin 

Ujung Pandang, mendapat izin untuk membuka dua program studi, yaitu 

Program Studi Kajian Agama-Agama dan Program Studi Sosiologi 

Agama. Namun atas pertimbangan minimnya peminat, maka penerimaan 
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mahasiswa baru pada T.A. 1999/2000 hanya menerima untuk 

jurusan/prodi Perbandingan Agama saja. Memasuki T.A. 2004/2005 

barulah kedua prodi tersebut mulai dibuka, seiring dengan berlakunya 

Peraturan Presiden No. 57 tanggal 10 Oktober 2005 tentang perubahan 

status IAIN Alauddin Ujung Pandang menjadi UIN Alauddin Makassar. 

Selanjutnya dengan terbitnya Peraturan Menteri Agama RI Nomor 36 

Tahun 2009 tentang Penetapan Pembidangan Ilmu dan Gelar Akademik di 

Lingkungan Perguruan Tinggi Agama, maka mulai T.A. 2009/2010, 

jurusan Perbandingan Agama membuka Program Studi Perbandingan 

Agama dan Program Studi Sosiologi Agama. Namun, sejak bulan Oktober 

tahun 2015 kedua program studi tersebut dinyatakan berdiri sendiri, 

masing-masing berstatus sebagai Jurusan sekaligus Program Studi. 

Dengan mengemban misi perdamaian yang dikemas rapi dalam nuansa 

akademik Jurusan Studi Agama-Agama ingin memberikan kontribusi aktif 

terhadap isu sosial keagamaan yang ada di Indonesia. 

2. Visi, Misi dan Tujuan Jurusan Studi Agama-Agama Universitas Islam 

Negeri Alauddin Makassar 

a. Visi 

“Menjadi pusat kajian agama-agama dan kearifan lokal secara 

komprehensif dan holistik untuk mewujudkan masyarakat 

multikultural yang berperadaban.” 
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b. Misi 

1. Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran dalam bidang studi 

agama-agama untuk menghasilkan sarjana yang relijius, cakap 

dalam pengkajian agama-agama dan peka terhadap persoalan-

persoalan sosial keagamaan. 

2. Menyelenggarakan penelitian dalam rangka menerapkan dan 

membangun teori-teori tentang studi agama-agama. 

3. Meningkatkan peran serta studi agama-agama dalam 

menyelesaikan persoalan-persoalan kemanusian bagi perdamaian. 

4. Membangun kepercayaan bagi terciptanya kerjasama dengan 

berbagai pihak yang saling memberi manfaat untuk mewujudkan 

jaringan kerja ditingkat lokal, nasional, dan internasional.      

c. Tujuan 

Pendidikan program S1 Jurusan Studi Agama-Agama mempunyai 

tujuan yang secara garis besar adalah mencetak sarjana yang 

profesional dalam ilmu Perbandingan Agama yang berparadigma 

Islam. 
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d. Struktur Organisasi 

 

Gambar 4.1 Struktur Organisasi Jurusan Studi Agama-Agama 

B. Hasil Penelitian 

1. Tema Pokok Skripsi 

a. Jumlah Skripsi 

Program Studi Agama-Agama sudah berhasil melakukan riset 

umum serta karya ilmiah berupa skripsi. Berdasarkan data yang 

didaptkan oleh peneliti mengenai gambaran tema skripsi yang yang 
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telah ditulis oleh mahasiswa Jurusan Studi Agama-Agama adalah 

sebanyak 96 judul skripsi yang diambil dari tahun 2015-2020.  

Berikut jumlah skripsi yang didapatkan oleh peneliti dapat dilihat 

pada tabel di bawah ini: 

4.1 Tabel Jumlah Skripsi Mahasiswa Jurusan Studi Agama-

Agama Tahun 2015-2020 

Tahun Jumlah Judul Presentase 

2015 1 1.04% 

2016 2 2.08% 

2017 8 8.33% 

2018 13 13.54% 

2019 12 12.50% 

2020 60 62.50% 

Jumlah 96 100% 

 

b. Peta Penelitian Skripsi Mahasiswa Studi Agama-Agama 

Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar 

Pada penelitian ini penulis menganalisis bidang kajian ilmu 

pada setiap judul skripsi yang ditulis oleh mahasiswa Jurusan Studi 

Agama-Agama Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar tahun 

2015-2020, berikut tabel yang ditampilkan di bawah ini: 
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4.2 Tabel Pemetaan Skripsi Mahasiswa Jurusan Studi Agama-Agama UIN 

Alauddin Makassar 

No Topik Utama 

Tahun Jum

lah 

Presen

tase 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

1 

Hubungan antar 

agama 

0 0 2 3 4 12 21 21.88% 

2 

Sejarah kebudayaan 

islam dan budaya local 

0 0 1 0 0 2 3 3.13% 

3 Sosiologi 0 0 1 0 0 0 1 1.04% 

4 

Ilmu Perbandingan 

agama 

0 0 3 0 0 1 4 4.17% 

5 Studi Kultural 0 0 1 2 0 3 6 6.25% 

6 Filsafat umum 0 0 0 1 0 0 1 1.04% 

7 

Religi dan budaya 

local 

0 0 0 5 2 13 20 20.83% 

8 Agama Budha 0 0 0 1 0 0 1 1.04% 

9 

Sosiologi antrapologi 

agama 

0 0 0 1 2 7 10 10.42% 

10 Agama Kristen 0 0 0 0 2 2 4 4.17% 

11 Fenomenologi Agama 0 0 0 0 1 1 2 2.08% 

12 Psikologi Islam 0 0 0 0 1 1 2 2.08% 

13 Sosiologi Islam 0 0 0 0 0 2 2 2.08% 

14 

Resolusi konflik sosial 

keagamaan 

0 0 0 0 0 2 2 2.08% 

15 Orientalisme dan 0 0 0 0 0 1 1 1.04% 
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oksidentalisme 

16 

Komunikasi lintas 

agama dan budaya 

0 0 0 0 0 2 2 2.08% 

17 

Agama agama dalam 

konteks indonesia 

0 0 0 0 0 1 1 1.04% 

18 

Spiritualisme dan 

mistisme agama-

agama 

0 0 0 0 0 5 5 5.21% 

19 Agama dan media 0 0 0 0 0 2 2 2.08% 

20 

Agama sexsualitas dan 

gender 

1 0 0 0 0 3 4 4.17% 

21 Akhlak dan tasawuf 0 1 0 0 0 0 1 1.04% 

22 Sejarah agama-agama 0 1 0 0 0 0 1 1.04% 

 Sumber: Hasil pengolahan data skripsi mahasiswa jurusan SAA UIN Alauddin Makassar 

Grafik 4.1 

Topik skripsi mahasiswa Jurusan Studi Agama-Agama tahun 2015-2020 
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 Dari tabel dan grafik tersebut diketahui bahwa tema-tema di atas 

frekuensi kemunculannya bervariasi yang terkecil adalah 1 kali dan 

yang terbesar adalah 21 kali diteliti yaitu tema hubungan anta agama. 

2. Kecenderungan Berdasarkan Tema Yang Paling Dominan 

Untuk menentukan tema-tema yang paling dominan atau banyak 

diminati oleh para mahasiswa maka penulis menghitung sesuai dengan 

jumlah (frekuensi) dan besarnya presentase dari setiap tema. Dari hasil 

perhitungan kemudian penulis mendapatkan adanya 5 (lima) tema pokok 

yang banyak diminati atau dibahas dalam skripsi tersebut, yang jumlahnya 

lebih dari 5% dari jumlah keseluruhan judul skripsi yang diteliti. Rincian 

besarnya jumlah tema tersebut dapat dilihat dalam tabel 4.3 berikut ini: 

4.3 Tabel Tema Skripsi Yang Paling Dominan  

No Tema Skripsi Jumlah Presentase 

1 Hubungan Antar Agama 21 21.88% 

2 Religi dan Budaya Lokal 20 20.83% 

3 Sosiologi dan Antropologi Agama 10 10.42 

4 Studi Kultural 6 6.25% 

5 Spiritualisme dan Mistisme 5 5.21% 

6 Ilmu Perbandingan Agama 4 4.17% 

7 Agama Kristen 4 4.17% 

8 Agama Sexualitas dan Gender 4 4.17% 
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9 Sejarah Kebudayaan Islam dan 

Budaya Lokal 

3 3.13% 

10 Fenomenologi Agama 2 2.08% 

11 Psikologi Islam 2 2.08% 

12 Sosiologi Islam 2 2.08% 

13 Resolusi Konflik Sosial Keagamaan 2 2.08% 

14 Komunikasi Lintas Agama dan 

Budaya 

2 2.08% 

15 Agama dan Media 2 2.08% 

16 Akhlak dan Tasawuf 1 1.04% 

17 Sejarah Agama-Agama 1 1.04% 

18 Agama Agama Dalam Konteks 

Indonesia 

1 1.04% 

19 Orientalisme dan Oksidentalisme 1 1.04% 

20 Agama Budha 1 1.04% 

21 Filsafat Umum  1 1.04% 

22 Sosiologi 1 1.04 

 

Dari tabel 4.3 di atas terlihat jelas bahwa dari 96 judul skripsi 

mahasiswa Jurusan Studi Agama-Agama yang dijadikan sampel oleh 

peneliti, topik yang paling sering dipilih oleh mahasiswa adalah hubungan 

antar agama sebanyak 21 judul skripsi dengan presentase 21.88%, topik 

religi dan budaya lokal sebanyak 20 judul skripsi dengan presentase 
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20.83%, topic sosiologi dan antropologi agama sebanyak 10 skripsi 

dengan presentase 10.42%, topik studi kultural sebanyak 6 skripsi dengan 

presentase 6.25%, dan topik Spiritualisme dan mistisme agama-agama 

sebanyak 5 judul skripsi dengan presentase 5.21%. 

Diatas telah dipaparkan mengenai tema-tema paling dominan dari 

keseluruhan jumlah skripsi yang ada. Selanjutnya untuk melihat 

perkembangan tema-tema tersebut maka penulis membuat tabel-tabel tema 

skripsi tersebut berdasarkan tahun terbitnya. 

4.4 Tabel Peta Tema Skripsi Tahun 2015 

No Tema Pokok Jumlah 

1 Agama Sexualitas dan Gender 1 

  

Tabel 4.4 di atas menunjukkan bahwa pada tahun 2015 terdapat satu 

orang mahasiswa yang menulis skripsi dengan tema pokok Agama 

Sexualitas dan Gender. 

4.5 Tabel Peta Tema Skripsi Tahun 2016 

No Tema Pokok Jumlah 

1 Akhlak dan Tasawuf 1 

2 Sejarah agama-agama 1 
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 Tabel 4.5 di atas menunjukkan bahwa pada tahun 2016 terdapat 2 

(dua) orang mahasiswa yang menulis skripsi dengan tema pokok Sejarah 

Agama-agama dan Akhlak dan Tasawuf. 

4.6 Tabel Peta Tema Skripsi Tahun 2017 

No Tema Pokok Jumlah 

1 Hubungan antar agama 2 

2 Sejarah kebudayaan islam dan budaya lokal 1 

3 Sosiologi 1 

4 Ilmu perbandingan agama 3 

5 Studi kultural 1 

 

Tabel 4.6 di atas menunjukkan bahwa pada tahun 2017 terdapat 

delapan orang mahasiswa yang menulis skripsi dengan 5 (lima) tema 

pokok, dimana tema ilmu perbandingan agama meruapakan tema yang 

paling dominan karena dipilih sebanyak 3 (tiga) kali 

4.7 Tabel Peta Tema Skripsi Tahun 2018 

No Tema Pokok Jumlah 

1 Hubungan antar agama 3 

2 Studi kultural 2 

3 Filsafat umum 1 

4 Religi dan budaya lokal 5 
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5 Agama Budha 1 

6 Sosiologi antropologi agama 1 

 

Tabel 4.7 di atas menunjukkan bahwa pada tahun 2018 terdapat 13 

(tiga belas) orang mahasiswa yang menulis skripsi dengan 6 (enam) tema 

pokok, dimana tema religi dan budaya lokal meruapakan tema yang paling 

dominan karena dipilih sebanyak 5 (lima) kali. 

4.8 Tabel Peta Tema Skripsi Tahun 2019 

No Tema Pokok Jumlah 

1 Hubungan antar agama 4 

2 Religi dan budaya lokal 2 

3 Sosiologi antropologi agama 2 

4 Agama Kristen 2 

5 Fenomenologi agama 1 

6 Psikologi islam 1 

 

Tabel 4.8 di atas menunjukkan bahwa pada tahun 2019 terdapat 12 

(dua belas) orang mahasiswa yang menulis skripsi dengan 6 (enam) tema 

pokok, dimana tema hubungan antar agama meruapakan tema yang paling 

dominan karena dipilih sebanyak 4 (empat) kali. 

 



57 
 

  

4.9 Tabel Peta Tema Skripsi Tahun 2020 

No Tema Pokok Jumlah 

1 Hubungan antar agama 12 

2 Sejarah kebudayaan islam dan budaya lokal 2 

3 Ilmu perbandingan agama 1 

4 Studi kultural 3 

5 Religi dan budaya lokal  13 

6 Sosiologi antropologi agama 7 

7 Agama Kristen 2 

8 Fenomenologi agama 1 

9 Psikologi Islam 1 

10 Sosiologi Islam 2 

11 Resolusi konflik sosial keagamaan 2 

12 Orientalisme dan oksidentalisme 1 

13 Komunikasi lintas agama dan budaya 2 

14 Agama-agama dalam konteks indonesia 1 

15 Spiritualisme dan mistisme agama-agama 5 

16 Agama dan media 2 

17 Agama sexualitas dan gender 3 

 

Tabel 4.9 di atas menunjukkan bahwa pada tahun 2020 terdapat 60 

(enam puluh) orang mahasiswa yang menulis skripsi dengan 17 (tujuh 
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belas) tema pokok, dimana tema religi dan budaya lokal meruapakan tema 

yang paling dominan karena dipilih sebanyak 13 (tiga belas) kali. 

C. Pembahasan 

Pada bagian ini, akan dibahas hasil penelitian yang telah dilakukan, di 

Jurusan Studi Agama-Agama, Fakultas Ushuluddin dan Filsafat, UIN 

Alauddin Makassar mengenai subjek-subjek pada skripsi mahasiswa jurusan 

Studi Agama-Agama dan tema yang paling dominan pada skripsi mahasiswa  

jurusan Studi Agama-Agama. 

1. Tema-tema skripsi mahasiswa jurusan Studi Agama-Agama, UIN 

Alauddin Makassar 

Berdasarkan hasil penelitian, tema skripsi mahasiswa jurusan Studi 

Agama-Agama tahun 2015-2020 telah terbit 96 judul skripsi. Ada 22 tema 

yang diangkat dalam skripsi mahasiswa jurusan Studi Agama-Agama, 

Fakultas Ushuluddin dan Filsafat, UIN Alauddin Makassar, yaitu: (1) 

Hubungan antar agama, (2) Sejarah kebudayaan islam dan budaya local, 

(3) Sosiologi, (4) Ilmu perbandingan agama, (5) Studi Kultural, (6) 

Filsafat umum, (7) Religi dan budaya local, (8) Agama budha, (9) 

Sosiologi antropologi agama, (10) Agama Kristen, (11) Fenomenologi 

agama, (12) Psikologi islam, (13) Sosiologi islam , (14) Resolusi konflik 

sosial keagamaan, (15) Orientalisme dan oksidentalisme, (16) Komunikasi 

lintas agama dan budaya, (17) Agama-agama dalam konteks Indonesia, 

(18) Spiritualisme dan mistisme agama-agama, (19) Agama dan media, 
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(20) agama sexsualitas dan gender, (21) Akhlak dan tasawuf, (22) Sejarah 

agama-agama. 

2. Tema yang paling dominan pada skripsi mahasiswa jurusan Studi Agama-

Agama, Fakultas Ushuluddin dan Filsafat di UIN Alauddin Makassar. 

Berdasrkan hasil penelitian di atas dapat dilihat bahwa ada 5 tema 

yang paling dominan diangkat oleh mahasiswa jurusan Studi Agama-

Agama tahun 2015-2016 yaitu hubungan antar agama sebanyak 21 judul 

skripsi dengan presentase 21.88%, topik religi dan budaya lokal sebanyak 

20 judul skripsi dengan presentase 20.83%, topic sosiologi dan antropologi 

agama sebanyak 10 skripsi dengan presentase 10.42%, topik studi kultural 

sebanyak 6 skripsi dengan presentase 6.25%, dan topik Spiritualisme dan 

mistisme agama-agama sebanyak 5 judul skripsi dengan presentase 5.21%
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan uraian pembahasan yang telah dipaparkan pada bab-bab 

sebelumnya, maka ada beberapa yang mejadi kesimpulan dalam kajian hasil 

penelitian ini yakni sebagai berikut: 

1. Tema pokok yang ada pada skripsi mahasiswa jurusan Studi Agama-

Agama tahun 2015-2020 yaitu sebanyak 22 tema pokok yaitu: hubungan 

antar agama, sejarah kebudayaan islam dan budaya lokal, sosiologi, ilmu 

perbandingan agama, studi kultural, filsafat umum, religi dan budaya 

lokal, agama Budha, sosiologi antropologi agama, agama Kristen, 

fenomenologi agama, psikologi islam, sosiologi islam, resolusi konflik 

sosial keagamaan, orientalisme dan oksidentalisme, komunikasi lintas 

agama dan budaya, agama-agama dalam konteks Indonesia, spiritualisme 

dan mistisme agama-agama, agama dan media, agama sexualitas dan 

gender, akhlak dan tasawuf, dan sejarah agama-agama. 

2. Lima tema yang paling dominan dalam skripsi mahasiswa jurusan Studi 

Agama-Agama berturut-turut adalah: (1) hubungan antar agama, (2) religi 

dan budaya lokal, (3) sosiologi dan antropologi agama, (4) studi kultural, 

(5) spiritualisme dan mistisme agama-agama. Dapat diketahui bahwa 

mahasiswa cenderung memilih untuk meneliti mengenai hubungan antar 

agama, sementara masih banyak tema-tema yang lain yang juga diajarkan 

dalam Studi Agama-Agama tetapi kurang diminati atau dibahas dalam 
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penelitian mahasiswa. Beberapa tema yang dalam kurun waktu 2015-2020 

hanya dibahas satu kali, yaitu : Akhlak dan tasawuf, sejarah agama-agama, 

agama-agama dalam konteks Indonesia, orientalisme dan oksidentalisme, 

agama budha, filsafat umum, dan sosiologi 

B. Implikasi 

Penelitian ini dapat membantu pada para pembuat kebijakan tentang 

penelitian yang akan dilakukan mahasiswa strata satu (S1) dalam 

menyelesaikan studi. Selain itu, untuk para dosen dapat melakukan 

pembatasan ataupun memberi pandangan mahasiswa dalam pemilihan tema 

skripsi yang sekiranya telah sering dilakukan mahasiswa saat skripsi dan dapat 

mengarahkan mahasiswa yang sedang skripsi mengenai tema-tema yang dapat 

dijadikan topik penelitian skripsi sehingga dapat lebih mengembangkan dan 

memperkaya bidang studi agama-agama. 

Harapan dari peneliti adalah ada penelitian lanjutan khususnya dalam 

topik bibliometrik. Topik bibliomterik mempunyai banyak cabang sub topik 

yang dapat digunakan dan menarik untuk diteliti serta dikembangkan. 
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