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ABSTRAK 

Nama  : Muhammad Nurfauzi Yahya 

NIM  : 40400118029 

Jurusan : Ilmu Perpustakaan 

Judul Skripsi : Studi tentang Kemampuan Literasi Informasi Mahasiswa 

Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar dalam Menangkal 

Radikalisme. 

Skripsi ini membahas Studi tentang Kemampuan Literasi Informasi 

Mahasiswa Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar dalam Menangkal 

Radikalisme”. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimana Kemampuan 

Mahasiswa Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar dalam Mengidentifikasi 

Informasi Radikalisme?, Bagaimana Kemampuan Mahasiswa Universitas Islam 

Negeri Alauddin Makassar dalam mengevaluasi berbagai informasi Radikalisme?, 

serta Bagaimana Kemampuan Mahasiswa Universitas Islam Negeri Alauddin 

Makassar dalam Menangkal Penyebaran Informasi Radikalisme? 

Tujuan penelitian ini mengetahui kemampuan mahasiswa Universitas Islam 

Negeri Alauddin Makassar dalam mengidentifikasi informasi radikalisme. 

Mengetahui kemampuan mahasiswa Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar 

dalam mengevaluasi berbagai informasi radikalisme. Mengetahui kemampuan 

mahasiswa Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar dalam menangkal 

penyebaran informasi radikalisme. 

Jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian deskriptif dengan pendekatan 

kualitatif. Sumber data terdiri dari: data primer dan data sekunder. Narasumber dalam 

penelitian ini adalah mahasiswa. Instrumen dalam penelitian ini yaitu peneliti. Teknik 

pengumpulan data penelitian ini yaitu: observasi, wawancara, dokumentasi. Analisis 

data yang digunakan yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.  

Hasil penelitian menunjukan bahwa Kemampuan Literasi Informasi 

Mahasiswa Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar dalam mengidentifikasi atau 

mengenali informasi radikalisme melalui tabayyun atau menelaah, mengaitkan 

dengan keagamaan dan kekerasan, serta melalui diskusi. Cara mahasiswa dalam 

mengevaluasi berbagai informasi radikalisme yakni dengan menambah wawasan dan 

pengetahuan radikalisme. Mahasiswa yang mempunyai wawasan lebih luas daripada 

masyarakat pada umumnya wajib berkontribusi menjadi penyaring informasi yang 

beredar di masyarakat. Ketika radikalisme muncul di media soial, kajian keagamaan 

serta diskusi, maka mengevaluasi validitas terlebih dahulu sebelum diterima dan 

disebarluaskan. Cara mahasiswa dalam menangkal penyebaran radikalisme yaitu 

melalui diskusi, kajian keagamaan, sosial media, penggabungan ketiganya, serta 

netral karena belum mengetahui secara spesifik informasi radikalisme. Hasil 

penelitian ini digunakan sebagai masukan bagi civitas academica dalam 

pengembangan literasi informasi.  

 

Kata Kunci: Literasi Informasi, Radikalisme.
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BAB I  

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Radikalisme di Indonesia sudah menyebar di beragam daerah, impresi 

radikalisme diciptakan oleh golongan eksklusif perihal politik, menjadi semakin 

kompleks karena berasimilasi dengan aksi yang mengarah kekerasan yang sering 

menelan korban jiwa. Sosialisasi dan pengejawantahan literasi informasi masih 

rendah, serta belum menyentuh seluruh lapisan masyarakat menjadi celah bagi 

penganut radikalisme dalam mengirimkan pemahaman dalam upaya revolusi. 

Pemahaman radikal merupakan paradoks karena agama mengajarkan nilai-

nilai luhur. Namun, Kelompok-kelompok tertentu aktif melakukan kerusakan dengan 

mengatasnamakan agama. Islam sering dikaitkan sebagai agama teroris sehingga 

muncul istilah Islamophobia. Paradoks agama berdasarkan teori Charles (2003: 84) 

akibat klaim kebenaran agama (truth claim) secara berlebihan. Truth claim dimulai 

dari pendekatan harfiah-literalis dalam memahami teks-teks kitab suci. Literalisme 

tersebut memunculkan tafsir tunggal yang memonopoli kebenaran dan justifikasi 

teologis bagi praktik mengkafirkan serta penyingkiran siapapun yang memiliki tafsir  

keagamaan yang berbeda. 

Undang-undang telah mengatur tindak pidana radikalisme yang berkembang 

menjadi terorisme yaitu pada Undang-undang nomor 5 tahun 2018 Tentang Perubahan 

Atas Undang-undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah 
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Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak 

Pidana Terorisme Menjadi Undang-undang pasal 12B butir 3: 

“Setiap orang yang dengan sengaja membuat, mengumpulkan, dan/atau 

menyebarluaskan tulisan atau dokumen, baik elektronik maupun 

nonelektronik untuk digunakan dalam pelatihan sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) 

tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun”. 

Pendidikan dan lembaga pendidikan sangat berpeluang untuk menjadi media 

penyebaran radikalisme dan sebaliknya menjadi media penangkal radikalisme 

apabila mengaplikasikan pengajaran Pancasila, agama yang moderat, serta literasi 

informasi. Indikasi adanya lembaga pendidikan Islam tertentu yang mengajarkan 

radikalisme dan terorisme kepada siswa/mahasiswa. Sehingga, Rokhmad (2012: 80) 

memberikan penekanan pada peran sekolah dan lembaga Pendidikan yang sangat 

vital dalam menghentikan laju radikalisme Islam. 

Radikalisme saat ini telah terjadi dikalangan remaja. Remaja yang belum 

literat belum dapat mengevaluasi doktrin radikalisme yang diajarkan oleh figur 

otoritas. Doktrin tersebut dapat mempengaruhi remaja untuk melakukan sebuah 

aksi kekerasan mengatasnamakan agama. Pengaruh media sosial pun berperan 

dalam menanamkan radikalisme ke remaja. 

Mahasiswa sebagai individu yang memiliki rasa keingintahuan tinggi 

terhadap berbagai hal, misalnya mengenai eksistensi mahasiswa sebagai agen 

informasi dan agen perubahan ataupun mengenai keberadaan budaya, adat istiadat 

maupun pandangan agama yang berbeda dengan dirinya. Hal ini memiliki dampak 
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positif dan negatif, dampak positif yaitu mahasiswa dapat memperluas keilmuannya 

namun di sisi lain atau dampak negatifnya mahasiswa rentan dipengaruhi oleh 

paham-paham negatif yang dapat mendoktrin bila mahasiswa belum literat dalam 

mengevaluasi informasi. Hal ini senada dengan hasil studi Bakry (2020) yang 

mendeskripsikan bahwa sektor Pendidikan yang paling banyak dilakukan penetrasi 

oleh kelompok radikal adalah sekolah, kampus, masjid, madrasah, dan pesantren. 

Lembaga Pendidikan dipilih menjadi media penyebaran karena pembangunan 

karakter dimulai dan disebarkan sekaligus sebagai sarana kaderisasi. Sehingga 

dengan menguasai lembaga pendidikan berarti telah mengontrol corak pemahaman 

keagamaan masyarakat. Allah telah mengajarkan melalui firmannya dalam Al-quran 

yang wajib ditunaikan oleh setiap muslim yaitu konsep Iqra (membaca), ilmu 

(mencari pemahaman), dan tabayyun (Meneliti). Al-Quran pun mengisyaratkan 

kemampuan untuk membaca dengan lebih intens dan bermakna. misalnya dalam 

Surah Al-Muzammil ayat 4, menyiratkan untuk membaca Al-Quran dengan tartil, 

tajwid serta jelas ujaran hurufnya (Mulyono, 2015: 320). 

Aksi penangkapan oleh Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) 

kepada sejumlah mahasiswa yang terindikasi menganut radikalisme, seperti 

mahasiswa inisial IA yang ditangkap pada bulan Mei 2022 lalu di salah satu perguran 

tinggi. Aksi-aksi radikal muncul disebabkan oleh adanya sikap tidak menerima 

perbedaan. Keragaman di masyarakat dianggap sebagai sebuah ancaman terhadap 

eksistensi kaum radikal. Tidak tersaring dan terevaluasi dengan baik semua informasi 
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yang masuk dan menjadi salah tafsir. Dalam teori yang dikemukakan oleh Qasim 

(2020: 89); Rokhmad, (2012: 80) mengungkapkan bahwa radikalisme Islam adalah 

gerakan berbasis Islam untuk merevolusi masalah sosial, politik, atau keagamaan, 

dilakukan dengan cara drastis, keras, dan tanpa kompromi kepada pihak lain yang 

bertentangan dengan berprinsip bahwa hanya Syariat Islam yang mampu 

mengatasinya. 

Perguruan tinggi juga menjadi media penyebaran radikalisme, hal ini 

diungkapkan oleh Saifuddin (2011: 30), di mana hasil dari penelitian itu 

mengungkapkan bahwa perguruan tinggi berbasis keagamaan juga tidak luput dari 

sasaran perekrutan kader gerakan-gerakan radikal. Isu berkembangnya radikalisme 

yang sudah merambat ke dunia kampus mendasari kekhawatiran civitas academica 

dan pemerintah Republik Indonesia. Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi 

Mohammad Nasir pada tahun 2019 lalu mengumpulkan pimpinan 3000 perguruan 

tinggi negeri untuk mendeklarasikan perlawanan radikalisme di Perguruan Tinggi. 

Hal tersebut di atas membuat universitas membuat kurikulum berbasis 

kompetensi. Kurikulum ini berisi kompetensi literasi informasi, yang bertujuan untuk 

menjadikan mahasiswa literat, karena mahasiswa yang menyebarkan serta 

mengejawantahkan ilmu ataupun pemahaman yang mereka dapatkan. Sehingga 

membantu dalam menangkal penyebaran radikalisme melalui budaya literasi yang 

dapat dituangkan dalam tulisan di media konvensional maupun non-konvensional 

dengan baik. Bersumber dari hasil riset Sadiah (2018) mendeksripsikan bahwa para 
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dosen di Universitas Sunan Gunung Djati Bandung bertugas mengarahkan, 

mengawasi, memberikan teladan, mendidik, melatih, dan membimbing perilaku 

mahasiswa supaya berakhlak karimah, iman, dan takwa kepada Allah Swt. dan agar 

terhindar dari radikalisme. 

Mahasiswa perlu belajar bagaimana menemukan informasi menggunakan 

sumber informasi dan bagaimana mengevaluasi informasi, sehingga mereka dapat 

menghasilkan tulisan yang baik. Kurikulum perguruan tinggi dalam konsep 

Nurpratiwi (2019: 98) perlu disesuaikan dengan kondisi modern sehingga mahasiswa 

memiliki pengetahuan yang mumpuni selaras dengan perkembangan zaman dan 

sesuai dengan syariat Islam. Literasi informasi ini merupakan jembatan antara 

mahasiswa dan informasi, karena literasi informasi memiliki cakupan kemampuan 

seperti berpikir kritis, evaluasi informasi, mengakses informasi secara efisien dan 

efektif serta menggunakan informasi secara arif dan bijaksana. 

Pemahaman keagamaan di Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Ampel 

Surabaya dalam studi Wahyudi (2020: 114) mendeskripsikan bahwa mahasiswa 

sangatlah moderat, ditunjukkan dengan adanya kebijakan dari pihak universitas 

berupa kode etik mahasiswa, penanaman pemahaman Pancasila, serta pengajaran 

literasi dan Islam yang moderat. 

Maraknya penyebarluasan beragam informasi melalui pelbagai media seperti 

media sosial, kajian-kajian serta media lainnya tidak menutup kemungkinan juga 

menyebarkan paham radikal serta kaderisasi di kalangan mahasiswa, sehingga 
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Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar mensosialisasikan serta 

mengimplementasikan penguatan literasi informasi dalam menangkal radikalisme 

melalui salah satu Pancacita Rektor yaitu Moderasi beragama yang berakar, 

pengajaran mata kuliah pendidikan kewarganegaraan dan agama, Serta penerapan 

kode etik mahasiswa yang termaktub dalam buku saku mahasiswa. Hal ini yang 

melatarbelakangi peneliti meneliti permasalahan dengan judul “Studi tentang 

Kemampuan Literasi Informasi Mahasiswa Universitas Islam Negeri Alauddin 

Makassar dalam Menangkal Radikalisme”. 

B. Rumusan Masalah 

1. Bagaimana Kemampuan Mahasiswa Universitas Islam Negeri Alauddin 

Makassar dalam Mengidentifikasi Informasi Radikalisme? 

2. Bagaimana Kemampuan Mahasiswa Universitas Islam Negeri Alauddin 

Makassar dalam mengevaluasi berbagai informasi Radikalisme? 

3. Bagaimana Kemampuan Mahasiswa Universitas Islam Negeri Alauddin 

Makassar dalam Menangkal Penyebaran Informasi Radikalisme? 

C. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus 

1. Fokus Penelitian 

     Demi menghindari salah tafsir dalam penelitian ini, peneliti perlu 

mendeskripsikan bahwa penelitian ini berfokus pada identifikasi radikalisme, 

evaluasi informasi radikalisme, serta menangkal penyebaran informasi 

radikalisme. Objek yang menjadi sasaran peneliti adalah mahasiswa Universitas 



7 

 

 

 

Islam Negeri Alauddin Makassar. 

2.   Deskripsi Fokus 

              Demi menghindari kesalahpahaman pembaca maka peneliti perlu 

mendeskripsikan definisi terhadap hal-hal penting dalam penelitian ini yaitu: 

a. Identifikasi Radikalisme 

             Paradigma masyarakat mengenai apa yang disebut “radikal” merujuk 

pada konotasi buruk. Penilaian ini lazim disebakan kelompok-kelompok 

radikal yang selama ini muncul di masyarakat cenderung memaksakan 

kehendak. Kelompok-kelompok tersebut mencampuradukkan agama dan 

politik untuk menyerang setiap orang yang tidak sepemahaman atau yang 

mengancam kelangsungan kepentingan kelompoknya. Wahyudi (2020: 4) 

juga mendeskripsikan bahwa Radikalisme lebih merujuk pada fenomena 

anarkis kelompok tertentu dengan membawa identitas agama di dalamnya 

yang sering memicu kerusuhan dan kekerasan. Singkatnya, cara apapun harus 

digunakan walaupun harus memperalat agama. Oleh karenanya, radikalisme 

banyak diidentikkan dengan paham sempit yang membenarkan kebenarannya 

sendiri tanpa mau membuka diri ataupun melihat dari sudut pandang lain. 

  Pemahaman radikal pada hakikatnya tidak berujung kepada kekerasan 

atau tindak kriminal, melainkan menjadikan seseorang makin bijak dalam 

bersikap. Di lembaga pendidikan tinggi, mahasiswa selaku agen informasi 

berfungsi dalam menjaga kemajemukan dan moderasi beragama, dalam 
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rangka menjaga Indonesia dari potensi konflik beragama yang 

berkepanjangan. Mahasiswa perlu sadar dan terdidik makna toleransi di 

tengah kehidupan yang beragam. Di samping itu mahasiswa perlu mengenal 

penyebab terjadinya radikalisme sebagai tindakan merugikan dari sebuah 

konflik beragama. Intoleransi yang mengarah pada radikalisme berakibat 

pada tindakan teror yang mengancam berbagai pihak. Awareness dan 

curiosity perlu ada dalam diri mahasiswa agar tidak terpengaruh pemberitaan 

yang tidak kredibel. Karena dari ketidaktahuan akan mengidentifikasi 

informasi ditambah dengan pemberitaan yang tidak kredibel, mahasiswa 

dapat terseret pemahaman yang keliru tentang makna kehidupan beragama. 

Hal ini yang perlu diantisipasi baik melalui pembelajaran Pancasila, literasi 

informasi, serta moderasi beragama di perguruan tinggi. 

b.   Evaluasi Penyebaran Radikalisme 

             Mahasiswa sebagai penelusur informasi seyogyanya dapat 

menentukan kebutuhan informasi, mengembangkan strategi pencarian 

informasi, menemukan informasi yang dibutuhkan, memperoleh informasi, 

menganalisa informasi yang terkait dengan kebutuhan, mengorganisasikan 

informasi, memproses informasi, melakukan tindakan pada informasi yang 

diperoleh dan mengevaluasi proses dan produk informasi yang dihasilkan. 

Sehingga penyebaran informasi radikalisme dapat ditangkal dan menjadikan 

Mahasiswa menjadi individu literat dan moderat. 
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c. Menangkal Penyebaran Informasi Radikalisme 

 Terdapat beberapa tahap dalam menangkal perkembangan 

radikalisme pada mahasiswa dalam perspektif Alim yang dimuat pada artikel 

Kumparan.com (2021: 1) terbagi ke dalam dua bagian yaitu internal maupun 

eksternal. Dari internal, mahasiswa wajib menguasai literasi dalam mencari, 

menemukan, dan menelaah berbagai informasi yang tersebar di internet. 

Selain itu, ketika bermedia sosial, hendaknya mereka tidak mengikuti 

berbagai akun yang di dalamnya memuat tentang ajaran atau paham yang 

menyimpang dari ajaran agama Islam. 

Hal ini di atas sebagai upaya mencegah masuknya paham radikalisme 

yang akan menggerogoti otak Mahasiswa. Sedangkan dari sisi eksternal, 

peran orang tua dan masyarakat sekitar sangat dibutuhkan dalam menjaga, 

memantau, dan mengawasi kegiatan anak-anaknya dalam pergaulan sehari-

hari. Terlebih lagi dalam hal bermedia sosial, perlu adanya pendampingan dan 

pengarahan agar tidak salah kaprah dalam penggunaannya. Dengan demikian, 

penyebaran paham radikalisme dapat diantisipasi sedini mungkin. 

D. Kajian Pustaka 

Terdapat beberapa buku maupun karya tulis ilmiah yang berkaitan dengan 

penelitian Studi tentang Kemampuan Literasi Informasi Mahasiswa Universitas 

Islam Negeri Alauddin Makassar dalam Menangkal Radikalisme. Yang dianggap 

relevan dalam penelitian ini diantaranya: 
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1. “Perlukah Negara Islam” karya Agus Mustofa (2010), Buku ini membahas 

“tema abadi” yang selama ratusan tahun menjadi perbincangan. Ada pro 

dan kontra yang dalam pemahaman dan penerapannya belum tuntas, 

sehingga gerakan-gerakan transnasional yang mengkhawatirkan terasa 

dominan dan seakan-akan mewakili suara Islam dan dikaitkan dengan 

gerakan terorisme di berbagai belahan dunia. 

2. “Menangkal Radikalisme di Kampus” karya Pusat Pembinaan Ideologi 

Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas 

Negeri Surabaya (2019) dalam buku ini membahas Indonesia yang tidak 

pernah lepas dari isu dan wacana penerapan syariat Islam, pembentukan 

negara Islam secara formal dan juga bentuk formal lainnya selain NKRI. 

Mulai dari penyusunan dasar negara Indonesia yakni Pancasila, sidang 

konstituante tahun 1950-an, amandemen UUD NRI 1945 di MPR tahun 

1999- 2002, isu penerapan syariat Islam, pembentukan negara Islam 

secara formal dan juga bentuk formal lainnya selain NKRI selalu 

dimunculkan kembali. Apabila kesamaan visi dan tujuan tersebut tidak 

dirawat secara holistik dan terus menerus, maka bukan tidak mungkin 

bangsa Indonesia akan tercerai berai dengan masuknya ideologi dari luar 

yang sifatnya radikal. Pancasila sebagai dasar negara dan ideologi bangsa 

sampai saat ini masih ampuh menjadi perekat Indoensia dalam kerangka 

NKRI. 
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3. “Literasi Informasi: Peningkatan Kompetensi Informasi dalam Proses 

Pembelajaran”, Sitti Husaebah Pattah, Jurnal Ilmu Perpustakaan & 

Kearsipan Khizanah Al-Hikmah, Volume 2, Nomor 2, 2014. yang 

membahas mengenai adanya kecenderungan sikap keagamaan yang radikal 

mahasiswa PTA, tetapi masih taraf rendah; adanya kecenderungan cara 

berpikir sektarian terutama berkaitan dengan positivisasi norma agama 

dalam kehidupan kenegaraan; adanya kecenderungan orientasi politik 

keagamaan; dan adanya kecenderungan dukungan terhadap penggunaan 

media kekerasan untuk mengaktualisasikan pesan-pesan agama. 

4. “Urgensi Literasi Informasi dalam Kurikulum Berbasis Kompetensi di 

Perguruan Tinggi” Jonner Hasugian, Jurnal Studi Perpustakaan dan 

Informasi Volume 4, Nomor 2, 2008. yang membahas mengenai pemberian 

literasi kepada Mahasiswa beberapa informasi tentang bahaya radikalisme, 

ciri-ciri radikal, potensi-potensi radikal. 

5. “Membangun Budaya Literasi Informasi pada Perguruan Tinggi” Hasnadi, 

Jurnal Abulyatama, Volume 3, Nomor 1, 2019. membahas budaya literasi 

informasi pada perguruan tinggi dapat aplikasikan melalui metode 

penugasan kepada mahasiswa, memaksimalkan peran perpustakaan, 

metode pembelajaran berbasis literasi, menyelenggarakan pelatihan literasi 

informasi, menumbuhkan kesadaran terhadap keberadaan media, membina 
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serta mengelaborasi pusat kajian literasi, serta pemanfaatan Information 

and Communication Technology (ICT), suasana kampus ramah literasi, 

lingkungan sosial sebagai media interaksi komunikasi yang baik antar 

Civitas Academica, menumbuhkan lingkungan akademik yang nyaman dan 

menyenangkan untuk penyelenggaraan literasi. 

6. “Radikalisme di Kalangan Mahasiswa Surabaya (Studi Kasus Kreteria 

Radikalisme Menurut Yusuf Al-Qardhawi)”. Oleh Ahmad Mohammad Al 

Hammad (2018) yang membahas menganalisis faktor-faktor yang 

mendorong munculnya radikalisme di kalangan mahasiswa Surabaya 

dengan menggunakan kreteria Yusuf al-Qardhawi. 

7. “Upaya Menangkal Paham Radikalisme Melalui Penguatan Pemahaman 

Keberagamaan, Penguasaan Bidang ilmu, dan Enterpreneur (Studi Pada 

Mahasiswa di IAIN Curup)” oleh Lukman Asha (2018). Disertasi tersebut 

membahas tentang intu masuk gejala radikalisme di kalangan mahasiswa 

umumnya melalui pengajian dari luar kampus, yang diselenggarakan oleh 

organisasi keagamaan salafi, dengan metode diskusi dan pengajian secara 

intensif. Namun belum ada data yang menyatakan adanya mahasiswa IAIN 

Curup yang terlibat dalam gerakan radikal. Dapat dikatakan secara umum 

mahasiswa IAIN Curup masih dan tetap memiliki jiwa Pancasila, Bhineka 

Tunggal Ika, NKRI dan UUD 45. 
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E. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

a. Untuk mengetahui Kemampuan Mahasiswa Universitas Islam Negeri 

Alauddin Makassar dalam Mengidentifikasi Informasi Radikalisme 

b. Untuk mengetahui Kemampuan Mahasiswa Universitas Islam Negeri 

Alauddin Makassar dalam mengevaluasi berbagai informasi 

Radikalisme 

c. Untuk mengetahui Kemampuan Mahasiswa Universitas Islam Negeri 

Alauddin Makassar dalam Menangkal Penyebaran Informasi 

Radikalisme 

2. Manfaat Penelitian 

a. Manfaat Teoritis 

Hasil penelitian ini dapat dijadikan referensi dalam memperkuat 

kemampuan literasi informasi mahasiswa Universitas Islam Negeri 

Alauddin Makassar dalam Menangkal Radikalisme. Serta dapat menjadi 

informasi dan pengembangan saran pemikiran yang bermanfaat dalam 

pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya Ilmu Perpustakaan. 

b. Manfaat Praktis 

Hasil penelitian ini diharapkan menjadi acuan maupun kebijakan dalam 

penguatan pembelajaran kewarganegaraan, literasi informasi, dan 
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pendidikan agama Islam di Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar 

Dalam Menangkal Radikalisme.  
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BAB II 

TINJAUAN TEORETIS 

A. Literasi Informasi 

1. Definisi Literasi Informasi 

            Konsep literasi informasi diperkenalkan oleh Paul Zurkowski pada 

tahun 1974 di Amerika Serikat, yang termaktub dalam proposal kepada The 

National Commisionon Libraries and Information Science (NCLIS) United 

State of America. Zurkowski, (1974: 6) mendeskripsikan bahwa individu yang 

terlatih dalam pengaplikasian sumber daya informasi untuk pekerjaannya dapat 

disebut melek informasi. Manusia mempelajari teknik dan keterampilan untuk 

memanfaatkan berbagai alat informasi serta sumber informasi dalam 

menemukan solusi dari permasalahannya.  Dari definisi yang dideskripsikan 

tesebut, Zurkowski dalam Manchester Metropolitan University (2013), 

mengusulkan bahwa:  

a. Sumber informasi diimplementasikan dalam situasi kerja (belajat); 

b. Dibutuhkan teknik dan keterampilan dalam menggunakan alat-alat 

informasi; serta 

c. Informasi dimanfaatkan dalam memecahkan masalah. 

Literasi secara general dimaknai sebagai sebuah kemampuan membaca 

dan menulis. dalam Kamus Oxford literasi diartikan sebagai “Literacy is ability 

to read and write”. Artinya, literasi merupakan keterampilan membaca dan 
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menulis. Sementara itu informasi dimaknai, “information is fact to talk, heard 

and discovered about somebody/something”. Artinya, fakta mengenai 

seseorang atau sesuatu yang dibicarakan, didengar, dan dikemukakan.  

Sementara itu, Library of Congress Subject Heading (LCSH) 

mendefinisikan literasi informasi yaitu literasi informasi sebagai kemampuan 

untuk mengenali kapan informasi dibutuhkan serta mencari, mengevaluasi, 

danmenggunakan informasi yang diperlukan secara efektif. Konsep literasi ini 

menunjukkan bahwa Literasi informasi sebagai keterampilan fundamental bagi 

setiap mahasiswa untuk belajar seumur hidup dan meningkatkan produktivitas 

berdasarkan informasi yang dimiliki.  

Pengertian literasi informasi berdasarkan perspektif pendidikan 

disampaikan oleh Bruce (2003: 3). Ia menginformasikan bahwa literasi 

informasi merupakan kemampuan mengakses, mengevaluasi, mengorganisasi, 

dan menggunakan informasi dalam proses belajar, pemecahan masalah, 

membuat keputusan formal dan informal dalam konteks belajar, pekerjaan, 

rumah, ataupun dalam pendidikan. Literasi juga ditafsirkan oleh UNESCO 

dalam Information for All Programme (2008: 12) sebagai kemampuan 

seseorang untuk:  

a. Menyadari kebutuhan informasi;  

b. Menemukan dan mengevaluasi kualitas dari informasi yang diperoleh;  

c. Menyimpan dan menemukan kembali informasi;  
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d. Membuat dan menggunakan informasi secara etis dan efektif; dan 

e. Mengomunikasikan pengetahuan.  

Tafsiran literasi informasi senada dikemukan oleh Pendit (2008: 119). Ia 

mengemukakan bahwa kemampuan masyarakat yang dapat diberdayakan 

sebagai berikut:  

a. menetapkan hakikat rentang informasi yang dibutuhkan;  

b. mengakses informasi secara efektif dan efisien;  

c. mengevaluasi informasi dan sumbernya secara kritis;  

d. menggunakan informasi untuk keperluan tertentu. 

Dalam kamus bahasa Inggris, pengertian literacy adalah kemelekan 

huruf atau keterampilan membaca, sedangkan information adalah informasi. 

Jadi, secara harfiah literasi informasi dapat dedifinisikan sebagai keterampilan 

membaca informasi. Namun, istilah literasi informasi belum begitu familiar di 

kalangan mahasiswa. Pengertian literasi informasi dalam penelitian ini akan 

dipahami sebagai keterampilan mengevaluasi informasi. Individu dikatakan 

literat berarti mampu memahami informasi. 

Dari beragam definsi literasi tersebut di atas, literasi informasi 

didefinisikan sebagai kompetensi mahasiswa dalam mengidentifikasi, 

menemukan, mengevaluasi, menyusun, menciptakan, memanfaatkan, serta 

mengomunikasikan informasi kepada pihak lain untuk menyelesaikan suatu 

masalah.  
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2. Tujuan Literasi Informasi 

Kemampuan literasi informasi memiliki peran strategis dalam 

meningkatkan kemampuan mahasiswa dalam belajar. Semakin mahasiswa 

terampil dalam mencari, menemukan, mengevaluasi, dan menggunakan 

informasi, semakin terbukalah kesempatan mahasiswa untuk selalu melakukan 

pembelajaran sepanjang hayat. 

Kemajuan suatu bangsa ditentukan oleh kemampuan bangsa itu dalam 

tiga hal, yaitu penciptaan pengetahuan, distribusi pengetahuan, dan 

pengembangan infrastruktur teknologi yang mengefisienkan penyebaran 

pengetahuan. Perkembangan teknologi internet menyajikan fenomena yang 

disebut dengan superhighway information. Sekat-sekat geografi menjadi tidak 

ada lagi. Informasi dan pengetahuan bergerak dengan pesat melalui internet.  

Keterampilan literasi informasi memungkinkan mahasiswa untuk 

mendapatkan informasi dengan cara yang efektif serta efisien. Mahasiswa 

literat dicirikan oleh kompetensinya dalam memecahkan masalah dan 

mengomunikasikan gagasan dengan baik. Dapat berpikir secara kritis dan 

analitis. Dapat membangun argumentasinya secara logis yang didasari fakta, 

bukti, dan informasi yang diperlukan. mahasiswa yang memiliki keterampilan 

literasi informasi dapat memilah mana informasi yang benar dan mana yang 

salah sehingga ia tidak mudah untuk terprovokasi oleh informasi tertentu.  
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 Literasi informasi merupakan kemampuan fundamental mahasiswa 

dalam dunia pendidikan, karena pada saat ini mahasiswa dihadapkan dengan 

berbagai jenis sumber informasi yang berkembang sangat pesat. Namun, belum 

tentu semua informasi yang ada dan diciptakan tersebut dapat dipercaya dan 

sesuai dengan kebutuhan informasi para pencari informasi.  

 Literasi informasi akan memudahkan mahasiswa dalam mencari, 

menemukan, mengevaluasi, dan menggunakannya untuk belajar secara mandiri 

tanpa dibatasi ruang dan waktu serta berinteraksi dengan berbagai informasi. 

Literasi informasi juga sangat berguna dalam lingkup pendidikan dan dalam 

implementasi kurikulum berbasis kompetensi yang mewajibkan mahasiswa 

untuk menemukan informasi untuk dirinya sendiri dan memanfaatkan berbagai 

jenis sumber informasi. Literasi informasi juga memberikan kompetensi 

berpikir secara kritis dan logis serta tidak mudah percaya terhadap informasi 

yang diperoleh dan mengevaluasi informasi yang diperoleh terlebih dahulu 

sebelum digunakan.  

Literasi informasi memberikan kemampuan mahasiswa untuk 

menafsirkan informasi sebagai pengguna informasi dan menjadi penghasil 

informasi bagi dirinya sendiri. UNESCO (2005: 1) menyatakan bahwa tujuan 

literasi informasi sebagai berikut: 
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a. Memberikan kompetensi seseorang agar cakap dalam mengakses serta 

memperoleh informasi mengenai kesehatan, lingkungan, pendidikan, 

pekerjaan, dan lain-lain; 

b. Memandu dalam mengambil keputusan yang tepat mengenai kehidupan 

mereka; 

c. Lebih bertanggung jawab terhadap kesehatan dan pendidikan.  

Di era globalisasi informasi, pengguna memiliki kemampuan dengan 

menggunakan informasi dan teknologi komunikasi serta aplikasinya untuk 

mengakses dan membuat informasi. Contohnya, keterampilan menggunakan 

alat penelusuran internet. Literasi informasi membantu mahasiswa dalam 

memenuhi kebutuhan informasinya, baik untuk kehidupan pribadi, 

pembelajaran, maupun lingkungan sosial masyarakat. 

Literasi informasi merupakan keterampilan fundamental mahasiswa 

dalam era globalisasi informasi. Keterampilan tersebut bertujuan agar 

mahasiswa menggunakan teknologi komunikasi serta pengaplikasiannya dalam 

mengakses dan mengevaluasi informasi. Sebagai contoh, kemampuan 

menggunakan alat penelusuran informasi lewat internet dengan menggunakan 

search engine, seperti google.com, yahoo.co, dan lain-lain. Berdasarkan tujuan 

yang diuraikan tersebut, literasi informasi memiliki tujuan untuk membantu 

mahasiswa dalam memenuhi kebutuhan informasi dalam kehidupan pribadi 

ataupun lingkungan masyarakat. 
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3. Tahap-tahap Literasi Informasi 

Literasi sangat diperlukan di era masyarakat informasi. Dengan 

kompetensi literasi informasi, mahasiswa akan selalu belajar untuk 

memperoleh, menganalisis, dan mengevaluasi pengetahuan-pengetahuan baru. 

Untuk itu, ada beberapa langkah dalam memperoleh keterampilan tersebut. 

Dalam teori Gunawan (2008: 9) ada tujuh langkah dalam memperoleh 

keterampilan literasi informasi. Berikut ini tujuh langkah keterampilan 

tersebut.  

a. Merumuskan masalah 

Langkah awal dalam perumusan masalah adalah mengidentifikasi 

masalah. Langkah-langkah dalam perumusan masalah sebagai berikut: 

1) Melakukan analisis situasi, mencari informasi yang dapat diperoleh 

melalui perpustakaan, toko buku, internet, dan pusat-pusat informasi 

lainnya; 

2) Brainstroming, adalah teknik dalam mengembangkan dan 

menciptakan ide-ide baru untuk penyelesaian suatu masalah;  

3) Mengajukan pertanyaan, bertujuan untuk mendorong berpikir secara 

kritis; 

4) Memvisualisasikan pemikiran, (mind mapping) Kegiatan ini 

dilakukan dengan penggambaran hubungan diantara konsep-konsep. 
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b.    Mengidentifikasi sumber informasi 

Sumber-sumber informasi terdiri atas sumber informasi tercetak (buku, 

jurnal, majalah, dan laporan penelitian) serta sumber elektronik (melalui 

internet, yaitu jurnal elektronik, buku elektronik, dan informasi-informasi 

elektronik lainnya). Ada beberapa kriteria penilaian sumber informasi berikut.  

1) Relevansi, menilai sejauh mana informasi yang dikandung sesuai 

dengan topik yang dibahas dan dapat dilihat dari kedalaman dan 

sumber referensi yang jelas; 

2) Kredibilitas menentukan sejauh mana sumber informasi dapat 

dipercaya. Kredibilitas dapat dilihat dari berikut ini: Pertama, 

kredibilitas pencipta dan penanggung jawab. Hal tersebut dilihat dari 

sejauh mana suatu lembaga dan pencipta menghasilkan karya dan 

bagaimana latar belakang dari penanggung jawab dan pencipta bisa 

dilihat dari biografi penanggung jawab. Kedua, proses pembuatan 

yang dapat dilihat dari proses penelaan. Suatu karya akan semakin 

berkualitas apabila melewati suatu proses penelaan dari para 

ilmuwan; 

3) Pemanfaatan sumber informasi dapat dilihat dari seberapa sering 

orang menggunakan sumber informasi tersebut atau dengan kata lain 

tingkat pemanfaatannya; 
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4) Kemuktahiran sumber informasi dapat dilihat dari tahun terbit, 

keterangan kapan revisi terakhir kali, keterangan kapan revisi secara 

berkala, dan daftar pustaka. Kalau melalui sumber internet, 

kemutakhiran dapat dilihat kapan situs tersebut dibuat dan kapan 

terakhir kali di-up date.  

c.    Mengakses informasi  

Langkah-langkah dalam mengakses informasi sebagai berikut.  

1) Mengetahui kebutuhan informasi.  

2) Mengidentifikasi alat penelusuran yang relevan, seperti di OPAC 

perpustakaan, katalog, Webpac, dan di internet melalui search engine 

atau meta search engine.  

3) Menyusun strategi penelusuran, misalnya dengan operator Boolean.  

d.    Menggunakan informasi  

Sumber informasi yang tersedian di era globalisasi informasi sangat 

banyak, tetapi belum semua informasi tersebut sesuai dengan kebutuhan 

informasi. Maka itu, perlu dilakukan seleksi dan evaluasi terhadap informasi 

dengan kriteria berikut: 

1) Relevan, Informasi dikatakan relevan jika sesuai dengan masalah 

yang diteliti. 
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2) Akurat, Informasi yang akurat adalah informasi yang tidak 

menyesatkan. Untuk membuktikannya, perlu diperiksa terlebih 

dahulu. 

3) Objektif Suatu karya dikatakan objektif apabila berdasarkan fakta 

dan fenomena yang dapat diamati.  

4) Kemutakhiran informasi dapat dilihat dari waktu pengumpulan 

informasi, waktu publikasi, waktu pemberian hak cipta atau paten, 

dan waktu publikasi sumber-sumber yang mendukung apabila 

berbentuk tulisan.  

5) Kelengkapan dan kedalaman suatu karya dapat dilihat dari sejauh 

mana kemampuan pencipta informasi menguasai bidang tersebut.  

e.    Menciptakan karya  

Penciptaan suatu karya harus berdasarkan persyaratan COCTUC yaitu:  

1) Clarifity (kejelasan), Suatu karya ditulis harus berdasarkan langkah-

langkah, tidak berbelit-belit/langsung ke topik permasalahan, 

disusun secara logis dan menggunakan sudut pandang yang 

konsisten.  

2) Organization (organisasi), Pengorganisasian suatu karya dilakukan 

dengan cara penyusunan ideide yang akan dibahas dalam karya 

tersebut.  
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3) Coherence (koherensi dan pertalian), dapat dilihat dari hubungan 

yang jelas antara ideide ataupun gagasan-gagasan yang dibahas 

dalam topik tersebut.  

4) Transision (transisi), diperlukan agar suatu informasi mudah 

dimengerti. Transisi disebut juga dengan penghubung. Transisi 

dibuat antara kalimatkalimat, paragraf ke paragraf, dan ide ke ide. 

Transisi juga bisa dilakukan dengan menggunakan kata ganti.  

5) Utility (kesatuan) Suatu karya yang baik adalah apabila memiliki 

satu kesatuan, misalnya kalimat demi kalimat dan paragraf demi 

paragraf.  

6) Conciseness (kepadatan) suatu karya dapat dilakukan dengan cara 

menghindari penggunaan kata-kata atau frasa-frasa berlebihan dan 

berbelit-belit. Plagiarisme merupakan hal yang harus dihindari dalam 

menciptakan suatu karya. Hal ini dilakukan dengan mencantumkan 

sumber informasi yang diambil setiap kali digunakan. 

f. Mengevaluasi  

Kegiatan mengevaluasi suatu karya dapat dilakukan dengan membaca 

karya yang akan dievaluasi. Kita harus membaca secara teliti agar dapat 

melihat kesalahan-kesalahan yang mungkin timbul baik pada bagian 

pendahuluan, isi, dan penutup. 

g.   Menarik pelajaran 
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Pelajaran dapat diperoleh berdasarkan kesalahan-kesalahan, kegagalan-

kegagalan, dan pengalaman, baik pengalaman sendiri maupun orang lain. 

Pelajaran ini juga dilakukan dengan membuat sebuah catatan mengenai apa 

saja yang telah dilakukan dan dipelajari. Ada beberapa langkah dalam 

memperoleh kemampuan literasi informasi seperti berikut.  

1) Merumuskan kebutuhan informasi, merupakan tahap awal dalam 

melakukan penelusuran informasi. Kegunaan dari identifikasi 

informasi adalah seseorang akan mengetahui apa kegunaan informasi 

yang dicari, misalnya untuk pendidikan, kesehatan, dan hubungan 

dengan masyarakat.  

2) Mengalokasikan dan mengevaluasi kualitas informasi dapat 

dilakukan dengan cara manual ataupun membuatnya ke dalam 

database agar suatu saat diperlukan bisa ditemu kembali. Kualitas 

dari informasi dapat dilihat dari penggunaan informasi tersebut dan 

kredibilitas dari informasi tersebut. Apabila kriteria informasi 

dipenuhi oleh suatu informasi, kualitasnya semakin baik. 

3) Menyimpan dan menemukan kembali informasi, seseorang harus 

mampu menyimpan informasi yang sudah diperoleh agar suatu saat 

informasi tersebut mudah ditemukan kembali ketika akan digunakan. 

Penyimpanan dapat dilakukan dengan menggunakan sistem manual 

ataupun elektronik. Sistem manual dapat dilakukan dengan 
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menggunakan rak-rak perpustakaan, sedangkan sistem elektronik 

dapat dilakukan dengan menggunakan komputer.  

4) Menggunakan informasi secara efektif dan efisien, kemampuan ini 

digunakan agar seseorang mampu menggunakan informasi yang 

diperoleh secara efektif dan efisien.  

5) Mengomunikasikan pengetahuan, bertujuan untuk memampukan 

seseorang dalam menciptakan pengetahuan baru dan menyebarkan. 

4. Kriteria Literasi Informasi 

Literasi informasi merupakan kemampuan yang sangat diperlukan dalam 

memenuhi kebutuhan seseorang. Dalam memenuhi kebutuhan tersebut, terdapat 

beberapa kriteria dalam literasi informasi. Menurut Breivik dalam Kuhlthau 

(1987: 12), kriteria literasi informasi sebagai berikut. 

a. Skill and knowledge (kemampuan dan pengetahuan). Literasi informasi 

dimulai dengan sebuah pengetahuan mengenai sumber informasi dan 

peralatan dalam memperoleh informasi, misalnya indeks untuk 

mengakses informasi. Kemampuan dibutuhkan untuk menentukan 

strategi dan teknik apa yang digunakan dalam mengakses informasi 

ketika informasi dibutuhkan.  

b. Attitudes (sikap). Karakteristik yang kedua adalah sikap. Sikap ini 

meliputi ketekunan, perhatian secara detail, dan keragu-raguan 

(misalnya penyebab informasi yang diperoleh). 
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c. Time and labor intensive (waktu dan intensitas penggunaan). Salah satu 

karakteristik yang paling penting adalah waktu dan penggunaan 

informasi. Fungsi dari kemampuan ini adalah mengetahui apakah 

informasi digunakan secara efektif atau tidak.  

d. Need driven (pengendali kebutuhan). Maksudnya adalah bagaimana 

seseorang mengidentifikasi informasi yang akan dicari dan bagaimana 

memecahkan masalah dalam pencarian dan pemenuhan informasi.  

e. Computer literacy (literasi komputer). Karakteristik yang dibutuhkan 

dalam mendukung kemampuan literasi, yaitu bagaimana menggunakan 

teknologi komputer dalam mencari informasi. Apabila kriteria ini dapat 

terpenuhi oleh seseorang ataupun suatu negara, tingkat keterpakaian 

terhadap informasi akan tinggi dan tidak ada lagi yang buta informasi. 

Namun, untuk memenuhi kriteria tersebut, diperlukan bantuan 

pustakawan. Oleh karena itu, pustakawan juga harus mengerti dan 

memenuhi kriteria menguasai literasi komputer.  

Berdasarkan kriteria literasi informasi tersebut, dapat ditarik simpulan 

bahwa untuk memahami, memiliki, dan menguasai literasi informasi seseorang 

harus menguasai dan mengimplementasikan literasi informasi. Koltay (2011: 

218) menekankan bahwa keterampilan berpikir kritis adalah bagian vital dalam 

mengakses, mengevaluasi, mengolah serta menggunakan informasi yang 
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didapat. Secara spesifik Koltay menyarankan urgensi sikap kritis dalam 

mengevaluasi kualitas informasi dan sumber informasi. 

5. Model Literasi Informasi 

Literasi Informasi memiliki beragam model. Seperti Big Six, Seven Pillars 

oleh SCONUL, Empowering Eight, dan lain sebagainya. Empowering Eight 

adalah sebuah lokakarya regional yang dilaksanakan oleh National Institute of 

Library & Information Science (NILIS) bekerja sama dengan IFLA-ALP yang 

bertujuan untuk menambah pembelajran berbasis data kepada individu 

(mahasiswa) Keterampilan ini termaktub dalam Wijetunge (2005: 37) yaitu: 

a. Identifikasi. Menentukan topik, menentukan dan memahami 

pendengar, pemilihat format relevan untuk produk akhir, 

mengidentifikasi kata kunci, merencanakan strategi pencarian, 

mengidentifikasi berbagai jenis sumber daya informasi dapat 

ditemukan; 

b. Eksplorasi. Menentukan sumber daya yang sesuai dengan topik, 

mencari informasi yang sesuai topik, melakukan wawancara atau 

penelitian luar lainnya; 

c. Seleksi. Memilih informasi yang relevan, menentukan sumber mana 

yang mudah maupun tepat dalam proses pencarian, merekam 

informasi yang relevan melalui alat bantu, mengidentifikasi tahapan 

dalam proses, mengumpulkan kutipan yang tepat; 
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d. Organisasi. Menyortir informasi, membedakan antara fakta atau fiksi, 

memeriksa informasi bias dalam sumber, mengurutkan informasi 

dalam urutan yang logis, menggunakan susunan visual dalam 

membandingkan informasi; 

e. Membuat atau menciptakan. Menyiapkan informasi dalam narasi 

sendiri, merevisi dan mengedit sendiri, finalisasi format bibliografi; 

f. Presentasi. Berlatih untuk mempresentasikan informasi, berbagi 

informasi dengan pendengar, menampilkan informasi dalam format 

yang tepat dan sesuai, mengatur penggunaan peralatan dengan benar; 

g. Penilaian. Menerima umpan balik dari individu lain, menentukan 

kemungkinan keterampilan baru untuk dipelajari, mempertimbangkan 

apa yang bisa dilakukan lebih baik lain kali; dan 

h. Penerapan. Meninjau umpan balik dan penilaian yang diberikan, 

menggunakan umpan balik dan penilaian untuk kegiatan berikutnya, 

berusaha menggunakan pengetahuan yang diperoleh dalam beragam 

situasi. 

6. Manfaat Literasi Informasi 

Jelaslah bahwa dengan memiliki literasi informasi, mahasiswa 

memperoleh manfaat dalam melakukan berbagai hal yang berhubungan dengan 

kegiatan informasi.  
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a.  terdapat beberapa manfaat literasi informasi dalam teori Adam (2009: 1), 

seperti berikut:  

1) Membantu mengambil keputusan. Untuk mengambil keputusan dalam 

menyelesaikan masalah, mahasiswa harus memiliki informasi tentang 

keputusan yang akan diambil.  

2) Menjadi manusia pembelajar di era informasi. Kemampuan literasi 

informasi memiliki peran yang sangat penting dalam meningkatkan 

kemampuan mahasiswa. Semakin terampil mahasiswa mencari, 

menemukan, mengevaluasi, dan menggunakan informasi, semakin 

terbukalah kesempatan untuk selalu melakukan pembelajaran secara 

mandiri.  

3) Menciptakan pengetahuan baru. Seseorang dikatakan telah berhasil 

dalam belajar apabila mampu menciptakan pengetahuan baru. 

Seseorang dengan kemampuan literasi informasi akan memiliki 

keterampilan memilih informasi mana yang benar dan mana yang salah 

sehingga tidak mudah saja percaya dengan informasi yang diperoleh. 

b. Manfaat literasi informasi untuk mahasiswa dalam perspektif Alam (2013: 

100), mahasiswa akan memahami secara lebih jauh tidak hanya cara untuk 

mendapatkan informasi, akan tetapi mampu untuk menggunakan dan 

memanfaatkan informasi itu dengan maksimal, bagaimana mengolah, 

mengomunikasikan, dan membagi informasi tersebut dengan pemustaka 
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lainnya. Hal ini dapat dilihat dari penampilan dan kegiatan mereka di 

lingkungan belajar. Peserta didik (mahasiswa) yang literat juga akan 

berusaha belajar mengenai berbagai sumber daya informasi dan cara 

penggunaan sumber-sumber informasi.  

 

c. Manfaat Literasi Informasi pada Perguruan Tinggi 

       Pendidikan berperan dalam menjadikan seseorang literat terhadap 

informasi sehingga semua orang dapat memperoleh informasi sesuai dengan 

kebutuhannya. Saat ini literasi informasi merupakan menjadi komponen 

yang penting di perguruan tinggi. Breivik (1991: 1) menyarankan agar 

literasi informasi menjadi bagian penting dalam pendidikan. Proses tersebut 

akan berjalan dengan baik bila didukung oleh kompetensi literasi informasi. 

Menurut Lestari (2017: 164) manfaat literasi informasi pada universitas 

yaitu dapat menggunakan kecakapan yang dapat diaplikasikan dalam 

beragam bidang ilmu pengetahuan, mengikuti perkembangan bidang ilmu 

yang dipelajari, membantu proses perkuliahan, dan menjadi pembelajar 

seumur hidup dengan kecakapan intelektual berpikir kritis.  

      Implementasi kurikulum berbasis kompetensi Literasi informasi dalam 

konsep Gunawan (2008: 3) mengharuskan peserta didik untuk 

memanfaatkan sumber informasi dalam berbagai format. Hal yang sama 

juga dikatakan oleh California State University dalam Hasugian (2009: 204) 
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bahwa manfaat kompetensi literasi informasi dalam dunia perguruan tinggi 

yaitu:  

1) Menyediakan metode yang telah teruji untuk dapat memandu 

mahasiswa ke berbagai sumber informasi yang terus berkembang. 

Sekarang ini individu berhadapan dengan informasi yang beragam dan 

berlimpah. Informasi tersedia melalui perpustakaan, sumber-sumber 

komunitas, organisasi khusus, media dan internet.  

2) Mendukung usaha nasional untuk meningkatkan kualitas pendidikan. 

Lingkungan belajar yang proaktif mensyaratkan setiap mahasiswa 

memiliki kompetensi literasi informasi. Dengan keahlian informasi 

tersebut maka mahasiswa akan selalu dapat mengikuti perkembangan 

bidang ilmu yang dipelajarinya.  

3) Menyediakan perangkat tambahan untuk memperkuat isi perkuliahan. 

Dengan kompetensi literasi informasi yang dimilikinya maka 

mahasiswa dapat mencari bahan-bahan yang berhubungan dengan 

perkuliahan sehingga dapat menunjang isi perkuliahan tersebut.  

4) Meningkatkan pembelajaran seumur hidup. Meningkatkan 

pembelajaran seumur hidup adalah misi utama dari institusi pendidikan 

tinggi. Dengan memastikan bahwa setiap individu memiliki 

kemampuan intelektual dalam berfikir secara kritis yang ditunjang 
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dengan kompetensi informasi yang dimilikinya maka individu dapat 

melakukan pembelajaran seumur hidup secara mandiri. 

Manfaat kompetensi literasi informasi dalam dunia pendidikan 

menurut Hasugian (2009: 204), yaitu menyediakan metode yang telah teruji 

untuk dapat memandu mahasiswa ke berbagai sumber informasi yang terus 

berkembang. 

Berdasarkan beberapa pendapat yang diuraikan di atas, dapat 

dikatakan bahwa literasi informasi bermanfaat di era informasi bagi semua 

orang, baik mahasiswa, serta civitas academica lainnya. Setiap orang yang 

menguasai literasi informasi dapat menciptakan pengetahuan baru. Lalu, ia 

menggabungkannya dengan pengetahuan sebelumnya yang telah dimiliki 

sehingga memudahkannya dalam pengambilan keputusan ketika 

menghadapi berbagai masalah ataupun ketika membuat suatu kebijakan. 

7. Literasi Informasi Mahasiswa 

Indonesia membutuhkan para pemuda intelektual dalam menjawab 

tantangan global dan bersaing di tingkat dunia. Salah satu pemuda intelektual 

tersebut adalah mahasiswa. Meningkatkan budaya literasi merupakan salah 

satu upaya untuk menghadapi rendahnya literasi di Indonesia dan untuk 

bersaing secara global. Budaya literasi di Perguruan tinggi wajib 

diejawantahkan oleh para dosen maupun mahasiswa secara optimal. Oleh 

karena itu, mahasiswa juga berkewajiban menularkan kesadaran membaca itu 
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kepada masyarakat sekitar. Bagaimanapun, masyarakat Indonesia secara umum 

belum memiliki kesadaran tinggi dalam membaca. (Syahriyani, 2010: 27).  

Budaya literasi dan membaca masyarakat Indonesia pada saat ini masih 

rendah apabila dibandingkan dengan negara-negara lain. Budaya literasi dapat 

mempengaruhi kualitas pendidikan dan sumber daya manusia yang dihasilkan 

(Suragangga, 2017: 161).  

Ada beberapa permasalahan bagi mahasiswa dalam membudayakan 

literasi, di antaranya kemalasan, kurangnya motivasi, tidak fokus, kelelahan 

dan kebosanan, tidak ada ide menulis, kesulitan dalam menyusun kata-kata dan 

kalimat, kurangnya referensi di perpustakakan, dan referensi dalam bahasa 

asing. Sari & Pujiono, (2017:110). Mayoritas masyarakat Indonesia lebih 

terbiasa mendengar dan berbicara daripada berliterasi. Hal ini disebabkan oleh  

a. Kebiasaan membaca dan menulis belum dimulai dari rumah,  

b. Perkembangan teknologi yang semakin canggih,  

c. Minimnya sarana membaca,  

d. Rendahnya motivasi membaca dan  

e. Sikap malas untuk mengembangkan gagasan. (Ainiyah, 2017: 71).  

Komponen penguasaan literasi informasi yang belum dikuasai 

berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Suswandari (2018: 31) 

diantaranya; mind mapping, identifikasi strategi, pemilihan informasi 
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elektronik, alat bantu pencarian informasi, plagiarisme dan autoplagiarism, 

manajemen sitasi dan publikasi ilmiah.  

Faktor-faktor yang mempengaruhi penguasaan literasi informasi adalah 

latar belakang pekerjaan, latar belakang pendidikan, usia, asal dan program 

pendidikan. Permasalahan di atas menunjukkan betapa pentingnya kemampuan 

dan budaya literasi informasi bagi keberhasilan mahasiswa dalam memahami 

informasi baik secara lisan maupun tulisan.  

Kompetensi mahasiswa akan saling melengkapi apabila mahasiswa 

dapat menguasai literasi sehingga dapat memilih dan memilah informasi yang 

dapat mendukung keberhasilan pembelajaran mereka. 

B. Radikalisme 

1. Definisi Radikalisme 

Kata “radikal” berasal dari bahasa Latin, “radix”, yang berarti “akar”. 

Dengan demikian, paham radikal adalah paham atau gerakan untuk kembali ke 

akar dari suatu ajaran. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), 

“radikal” memiliki tiga pengertian, yakni: secara mendasar (sampai kepada hal 

yang prinsip), amat keras menuntut perubahan secara politik (undang-undang, 

pemerintahan), dan maju dalam berpikir atau bertindak. Badan Nasional 

penanggulangan Terorisme (BNPT) mendefinisikan radikalisme sebagai suatu 

sikap yang mendambakan perubahan secara total dan bersifat revolusioner 

http://kbbi.web.id/radikal
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dengan menjungkirbalikkan nilai-nilai yang ada secara drastis lewat kekerasan 

(violence) dan aksi-aksi “Pancasila bukan ideologi Indonesia”.  

Kelahiran radikalisme agama (Islam Radikal) di Indonesia dalam 

uraian Zada (2002: 95) ditengarai oleh dua faktor yaitu: pertama, faktor internal 

dari dalam diri sendiri. Faktor ini terjadi karena adanya penyimpangan norma-

norma agama. Kajian terhadap agama hanya dipandang dari satu arah yaitu 

tekstual, tidak melihat dari faktor lain, sehingga tindakan-tindakan yang mereka 

lakukan harus merujuk pada perilaku Nabi secara literal. Kedua, faktor 

eksternal di luar diri yang mendukung terhadap penerapan syari`at Islam dalam 

sendi-sendi kehidupan. Terdapat tiga faktor fundamental yang menandai hidup 

penganut radikalisme pada hakikatnya yaitu integritas, keterbukaan, dan 

perubahan positif. 

Radikalisme yang dimaksud dalam penelitian ini adalah gerakan-

gerakan keagamaan (Islam) radikal di kalangan mahasiswa yang bercita-cita 

ingin melakukan perubahan besar dalam politik kenegaraan dengan 

menggunakan cara-cara kekerasan. Asmani (2017: 4) mendeskripsikan kriteria 

Islam Radikal sebagai berikut: Pertama, menyatukan antara agama dan 

pemikiran. Jarak pemisahan antara agama dengan hasil pemahaman terhadap 

agama tidak bisa dipisahkan dengan jelas. Kedua, teologisasi fenomena sosial 

dan alam. Hukum kausalitas tidak digunakan lagi. Semua kejadian yang ada di 

bumi ini dikembalikan kepada Tuhan selaku pencipta alam. Ketiga, 
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interdependensi (ketergantungan) antara salaf dan tradisi (turats). Hasil ijtihad 

ulama terdahulu sudah dipandang cukup dan tugas sekarang hanya dalam 

konteks prakteknya saja. Keempat, fanatisme pendapat dan menolak dialog. 

Kelima, mengingkari dimensi historis. Semua kejadian di masa lalu bukan 

ciptaan dari interaksi sosial namun sudah menjadi kehendak Tuhan bahwa 

sejarah itu berubah. 

 

 

2. Merebaknya Radikalisme di Perguruan Tinggi 

Data mahasiswa yang terpapar radikalisme telah memiliki banyak 

diunggah oleh beragam media. Salah satunya CNN Indonesia (2018) Dalam 

pemberitaan yang berisi informasi sebuah penelitian oleh Badan Intelijen 

Negara (BIN) pada 2017 mencatat sekitar 39% mahasiswa terpapar 

radikalisme. Dari penelitian tersebut juga diketahui adanya peningkatan paham 

konservatif keagamaan, data mengungkapkan bahwa 23% mahasiswa setuju 

dengan jihad demi tegaknya Negara Islam.  

Penyebaran informasi dapat melalui dua metode utama seperti melalui 

penyebaran secara individu maupun penyebaran melalui teknologi informasi 

yang berkembang pesat. Hal ini sejalan dengan teori Agus (2016: 43); 

Karnavian (2019: 1), sumber merebaknya radikalisme di kalangan muda dapat 

diklasifikasikan dalam dua sumber. Yaitu sumber konvensional melalui sumber 
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ini penyebaran dari kontak orang per orang. Maupun sumber non-konvensional 

yang penyebarannya melalui media, khususnya media dalam jaringan (daring). 

Hal senada diungkapkan oleh Ramadhan, yang dikutip detikcom (2022), dalam 

konferensi pers yang dilaksanakan setelah penangkapan salah satu mahasiswa 

berinisial IA yang menjadi simpatisan ISIS, Ia memaparkan bahwa IA 

membantu menyebarkan dan mengelola materi-materi ISIS melalui media 

sosial. 

Fenomena radikalisme di kalangan mahasiswa sangat besar dan berpotensi 

sebagai ancaman diungkapkan oleh Kepala Badan Intelijen Negara (BIN), Budi 

Gunawan yang dimuat di laman Tempo (2018). Kondisi ini diperkuat dengan 

keterlibatan beberapa lulusan salah satu perguruan tinggi negeri dalam teror 

bom di Jakarta pada 2010. Lingkungan kampus sudah menjadi target bagi 

kelompok radikal untuk perekrutan calon teroris yang menjadi martir gerakan 

radikalisme, sehingga sangat dibutuhkan kewaspadaan mahasiswa agar tidak 

diperalat oleh kelompok radikal untuk memecah belah.  

Mahasiswa menjadi target kelompok radikal lantaran dianggap mampu 

membangun basis dukungan, memiliki keterampilan dan pengetahuan, 

khususnya ilmu rekayasa atau field of engineering, serta merupakan kelompok 

yang pemikiran juga mentalnya masih gamang dan mencari jati diri. Ali 

(2019). Menristekdikti menyatakan bahwa selain mahasiswa, ada sekitar 4-5 

orang dosen yang terdeteksi telah terpapar paham radikalisme. Salah satu 
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dosen tersebut berasal dari Surabaya. Data ini berasal dari hasil profiling yang 

dilakukan oleh Rektor di universitas-universitas yang ada di Indonesia untuk 

mendeteksi civitas academica kampus terkait paham radikalisme. Republika 

(2018). Berdasarkan sumber tersebut diketahui bahwa radikalisme tidak hanya 

menyasar mahasiswa namun telah masuk pada level dosen. 

Penangkapan mahasiswa yang menjadi simpatisan ataupun kader 

organisasi radikalisme oleh Badan Nasional Penanggulangan Terorisme 

(BNPT) disertai oleh barang bukti berupa berbagai literatur yang mengajak 

mahasiswa untuk berjihad karena berbeda pemahaman.   

3. Upaya Perguruan Tinggi dalam Menangkal Radikalisme 

Paham radikal mampu masuk ke lingkungan kampus dikarenakan 

adanya organisasi-organisasi yang ada di lingkungan kampus dan diikuti oleh 

beberapa mahasiswa. Mahasiswa yang belum memiliki pemahaman kuat 

terhadap nilai dan norma tentunya akan mudah terpengaruh terhadap 

radikalisme.  

Maka dari itu, mahasiswa mampu menjadi sasaran empuk bagi para 

penganut radikalisme. Semakin maraknya radikalisme yang diikuti dengan aksi 

anarkis termasuk terorisme, menuntut lembaga perguruan tinggi agar paham 

tersebut tidak ikut mempengaruhi kegiatan pendidikan di perguruan tinggi 

apalagi mempengaruhi mahasiswa. Maka dari itulah, kegiatan preventif sebagai 

upaya dari perguruan tinggi seperti yang dipaparkan oleh Pusat Pembinaan 
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Ideologi Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas 

Negeri Surabaya (2019: 35) untuk mencegah radikalisme yaitu sebagai berikut:  

a. Penguatan pendidikan karakter melalui Pendidikan Kewarganegaraan dan 

Pendidikan Pancasila. Sebagai mata kuliah umum yang wajib diampu oleh 

mahasiswa, Pendidikan ini mampu menanamkan rasa nasionalisme 

terhadap mahasiswa sehingga mahasiswa memiliki dasar nilai dan moral 

untuk berperilaku secara baik. Selain itu, Pancasila merupakan filter bagi 

mahasiswa untuk menyaring mana pengaruh yang baik dan buruk.  

b. Pendidikan Agama. Sebagai negara dan bangsa yang memiliki keragaman 

agama dan budaya, sangat perlu penanaman eksistensi religius pada diri 

mahasiswa. Tujuannya untuk meningkatkan pemahaman akan toleransi 

antar umat beragama Jika rasa toleransi sudah tertanam pada diri 

mahasiswa, maka mustahil muncul paham radikal apalagi sikap anarkis 

seperti terorisme.  

c. Pendidikan Karakter. Pendidikan karakter adalah segala sesuatu yang 

dilakukan dosen, yang mampu mempengaruhi karakter mahasiswa. Dosen 

membantu membentuk watak mahasiswa. Hal ini meliputi keteladanan 

bagaimana perilaku dosen, cara dosen berbicara atau menyampaikan 

materi, bagaimana dosen bertoleransi, dan berbagai hal terkait lainnya.  

Secara psikologis dan sosial kultural, pembentukan karakter dalam diri 

individu merupakan fungsi dari seluruh potensi individu manusia (kognitif, 
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afektif, konaktif, dan psikomotorik) dalam konteks interaksi sosial kultural 

(dalam keluarga, sekolah, dan masyarakat) dan berlangsung sepanjang hayat. 

Hal ini ditegaskan pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 

2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, ditegaskan tentang pendidikan 

sepanjang hayat pada pasal 13 ayat (1) yang berbunyi: “Jalur pendidikan 

terdiri atas pendidikan formal, nonformal, dan informal yang dapat saling 

melengkapi dan memperkaya”. 

a. Pendidikan Multikultural  

Seluruh kelompok etnik dan budaya masyarakat Indonesia memiliki hak 

yang sama untuk memperoleh pendidikan yang berkualitas, dan mereka 

memiliki hak yang sama untuk mencapai prestasi terbaik di bangsa ini. 

Rosyada (2014: 3) memiliki perspektif tersendiri tentang pendidikan 

multikultural, bahwa seluruh kelompok etnik dan budaya masyarakat 

Indonesia memiliki hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang 

berkualitas, dan mereka memiliki hak yang sama untuk mencapai prestasi 

terbaik di bangsa ini.  

b. Pelibatan Organisasi Kemahasiswaan 

Organisasi kemahasiswaan (ormawa) perlu dilibatkan dalam upaya 

pencegahan radikalisme karena ormawa bagian tak terpisahkan dari 

aktivitas non akademik. Informasi dan peran serta ormawa, termasuk 

organisasi ekstra kampus, sangat penting dalam pencegahan radikalisme di 
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kampus. Peran serta ini dinaungi oleh regulasi Peratura Menteri Riset 

Teknologi Pendidikan Tinggi No. 55 Tahun 2018 pasal 3 tentang 

Pembinaan Ideologi Bangsa dalam Kegiatan Kemahasiswaan di 

Lingkungan Kampus. 

Upaya yang efektif untuk mencegah kampus dari radikalisasi dalam hasil 

riset Huda (2019: 52) adalah dengan melakukan strategi yang berlawan dari dua 

kesimpulan penting di atas. Pertama, kampus harus memberikan fasilitas belajar 

keagamaan yang proporsional kepada mahasiswa, terutama untuk menampung 

mereka yang sesungguhnya memiliki semangat belajar agama cukup tinggi, 

sekalipun tidak memiliki latar belakang keagamaan yang kental. Sehingga 

mereka tidak belajar agama kepada kelompok radikal dan eksklusif yang 

berbahaya.  

Kedua, kampus secara berkala harus mengupayakan penyebaran ajaran 

keagamaan dengan suasana terbuka dan menekankan moderatisme. Selain 

mampu membendung radikalisasi dan mencegah bibit teroris, kedua upaya itu 

bisa menjadi strategi untuk membangun moralitas mahasiswa yang seimbang 

dengan keunggulannya secara akademik.   

4. Sikap Mahasiswa dalam Menangkal Radikalisme 

Semua orang berpotensi terpapar paham radikal. Hal ini juga berlaku 

untuk mahasiswa yang merupakan kaum intelektual.  Namun, memiliki 

intelektual bukan jaminan mahasiswa bisa bebas dari radikalisme, terlebih jika 
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masih menjadi mahasiswa baru yang pada dasarnya belum memiliki pola pikir 

yang kuat dan tangguh untuk menangkal paham radikal. Hal ini disebabkan 

karena mahasiswa baru masih dalam tahap transisi dari kehidupan Sekolah 

Menengah Atas (SMA) ke kehidupan kuliah. Nurhayati (2020: 337) menjelaskan 

bahwa mahasiswa dianggap mudah terpapar paham radikalisme karena tingginya 

rasa semangat diri yang tidak diimbangi pengendalian dan mudah terprovokasi 

oleh pihak-pihak yang fanatik terhadap ideologi tertentu. 

Memahami nilai-nilai luhur Pancasila, Islam yang moderat, serta literasi 

informasi maka para mahasiswa dapat menyadari dan memahami makna 

perbedaan sebagai pemberian Tuhan. Perbedaan jika dimanfaatkan dapat 

berubah menjadi kekuatan dalam meningkatkan daya saing Bangsa Indonesia. 

Christanti dan Anwar (2019: 44); Hiqmatunnisa dan Zafi (2020: 27) menegaskan 

bahwa moderasi beragama perlu tertanam pada mahasiswa sebagai generasi 

muda dan penerus bangsa dan Nilai moderat atau wasathiyah penting untuk 

dipertahankan sebagai kesadaran kolektif umat Islam di Indonesia.  

Mahasiswa sebagai agent of information sekaligus penerus bangsa harus 

memiliki kompetensi lebih agar tidak mudah disusupi pemahaman radikal. 

Melalui sosialisasi, seminar, literatur radikalisme, serta literasi informasi 

mahasiswa bisa lebih mengetahui radikalisme. Sebab, mereka yang 

menyebarkan radikalisme sering kali tidak menyadari dampak dari perbuatannya 

(misinformasi). Dengan menambah wawasan dan pengetahuan radikalisme nanti 
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mahasiswa dapat menangkalnya apabila muncul. Mahasiswa yang mempunyai 

wawasan lebih luas daripada masyarakat umumnya, wajib berkontribusi menjadi 

penyaring informasi yang beredar di masyarakat. Ketika suatu berita 

(radikalisme) muncul di media sosial dan konvensional, berita (radikalisme) itu 

harus disaring terlebih dahulu sebelum diterima apalagi disebarluaskan, dicari 

kejelasan dan kebenaran berita tersebut. Jangan sampai mahasiswa malah 

berlomba-lomba untuk membagikan berita (radikalisme) tersebut tanpa 

mengetahui kejelasan dan kebenarannya. (Kompasiana.com 2021) 

Mahasiswa yang sudah mengenyam pendidikan cukup lama di perguruan 

tinggi pun bisa terkena paham radikal, Oleh karena itu, agar mahasiswa tidak 

terjerumus dalam radikalisme, dan sikap intoleran, maka diperlukan sikap-sikap 

dan karakter yang harus dikembangkan dan dimiliki oleh seorang mahasiswa, 

baik selama dan sesudah mereka mengenyam pendidikan. Kompasiana.com 

(2019) mendeskripsikan lima karakter dan sikap yang harus ada agar mahasiswa 

tidak terjerumus radikalisme yaitu sebagai berikut: 

a. Memiliki rasa toleransi yang tinggi. Selama berkuliah mahasiswa akan 

melihat banyak teman-temanmya yang memiliki keunikan dan 

kergamannya masing-masing, mulai dari agama, suku, kebudayaan, 

hingga pola perilaku. Sehingga diperlukan rasa toleransi yang tinggi 

diantara sesama mahasiswa, dengan rasa toleransi tersebut mahasiswa 

bisa saling menghargai satu sama lain. 
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b. Lebih dapat bersikap dewasa dalam melakukan sesuatu. Dengan adanya 

sikap ini, setiap mahasiswa dapat membedakan mana yang merupakan 

hal baik dan mana yang merupakan hal yang buruk. Mahasiswa juga 

wajib memikirkan konsekuensi dari perbuatannya dan dapat 

mempertimbangkannya dengan lebih matang semua keputusan yang 

akan diambil. Mahasiswa juga mampu menghentikan laju radikalisme 

melalui sikapnya dalam meluruskan pemahaman yang menyimpang 

baik melalui media daring maupun luring. 

c. Mempunyai pikiran yang tidak sempit. Mahasiswa yang memiliki 

pemikiran terbuka akan memiliki ketahanan yang kuat  dalam 

menangkal paham radikal, karena mahasiswa akan melihat segala 

sesuatu secara terbuka baik dari sisi positif dan sisi negatifnya. 

Mahasiswa juga akan mampu dalam menciptakan suatu karya dalam 

menangkal radikalisme baik dalam bentuk tertulis, lisan, maupun dalam 

sikap. Sehingga akan sulit bagi penganut radikalisme membujuk 

mahasiswa agar mengikuti mereka, karena menurut mahasiswa segala 

sesuatu di dunia ini tidak ada yang sepenuhnya benar dan tidak ada 

yang sepenuhnya salah. Hal ini berbanding terbalik dengan paham 

radikal yang menganggap bahwa apa yang mereka yakini merupakan 

kebenaran mutlak, dan apa yang orang lain yakini merupakan kesalahan 

mutlak. 
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d. Mendalami ilmu agama secara benar dan komprehensif. Ini menjadi 

utama dalam rangka menangkal radikalisme yang datang setiap saat. 

Karena banyak penganut radikalisme tidak memiliki landasan agama 

yang kuat, sehingga mereka tidak memiliki tonggak dalam 

mempertahankan apa yang dianut. Dengan dasar yang lemah tersebut, 

maka mudah bagi penganut radikalisme untuk menanamkan 

radikalisme kepada orang-orang yang belum memiliki pemahaman 

yang benar terhadap ilmu agama termasuk mahasiswa. 

e. Memiliki wawasan nusantara yang tinggi. Mahasiswa dituntut tidak 

hanya pintar dalam bidang atau program studi yang mereka ambil, 

namun perlu juga meningkatkan cakrawala dan wawasan yang luas 

tentang nusantara, karena dalam wawasan nusantara itu kita diajarkan 

untuk memiliki point of view atau perspektif dalam melihat sesuatu 

yang didasarkan atas UUD 1945 dan Pancasila. Serta dalam bersikap 

dan bertingkah laku mahasiswa menjadikan kesatuan dan kebhinekaan 

sebagai dasar. Dengan demikian maka radikalisme yang datang dari 

segala arah tidak akan bisa mempengaruhinya. 

f. Agent of Change. Merupakan julukan terkenal yang masyarakat 

labelkan pada mahasiswa. Sebagai kelompok terdidik, maka sudah 

menjadi tugas mahasiswa untuk dapat mempertahankan nusantara ini 
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agar tetap dapat bersatu dan berdiri kokoh dalam menghadapi serangan 

radikalisme.  

5. Dampak Negatif Radikalisme pada Mahasiswa 

Radikalisme bila terpapar pada mahasiswa maka akan mengalami 

kerugian yang dideskripsikan oleh Pusat Pembinaan Ideologi Lembaga 

Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Negeri Surabaya 

(2019: 20) antara lain:  

a. Mencoreng nama baik agama. Radikalisme seringkali dikaitkan dengan 

ajaran agama tertentu. Padahal faktanya tidak ada agama yang 

mengajarkan seseorang untuk bersikap radikal dan membuat kerusakan 

dan kerugian bagi orang lain. Bila mahasiswa terpapar radikalisme 

dalam level yang serius bahkan mengarah pada terorisme maka hal ini 

akan mencoreng nama baik agama mahasiswa tersebut, dan tidak sesuai 

dengan ajaran agama manapun di Indonesia.  

b. Kehilangan fokus tujuan kuliah. Apabila terpapar radikalisme maka 

mahasiswa akan berfokus untuk mengembangkan dan menyebarkan 

ajaran radikalisme yang dianutnya. Hal ini tentu akan membuat ia tidak 

dapat memusatkan perhatiannya untuk tujuan perkuliahan. Mulai dari 

hadir kuliah di kelas, belajar mandiri, mengerjakan tugas, 

mempersiapkan diri untuk ujian tengah semester dan ujian akhir 
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semester, dan kegiatan lainnya. Mahasiswa berisiko mengalami 

kegagalan dalam perkuliahan, serta kemungkinan drop out (DO).  

c. Tidak mampu bersikap fleksibel. Apabila mahasiswa terpapar 

radikalisme maka rentan memiliki sikap yang kaku dan menganggap 

pemikirannya benar sendiri. Dalam jangka panjang tentu hal ini akan 

menjadi bumerang bagi dirinya saat nanti akan masuk pada dunia kerja 

serta hidup di masyarakat, dimana ia akan sulit untuk bersosialisasi dan 

bekerjasama dengan orang lain.  

d. Bermasalah dengan hukum. Apabila terpapar radikalisme, maka 

mahasiswa akan bermasalah dengan aturan hukum yang ada di 

Indonesia. Dalam lingkup yang sempit maka mahasiswa akan 

bermasalah dalam aturan yang berlaku di Universitas Islam Negeri 

Alauddin Makassar. Dalam lingkup yang lebih luas maka akan 

berurusan dengan pihak kepolisian, kejaksaan dan pengadilan karena 

merugikan masyarakat.  

e. Mencoreng nama baik orang tua dan keluarga. Apabila mahasiswa telah 

terpapar radikalisme hingga kontra dengan hukum yang berlaku di 

Indonesia maka hal ini akan mencoreng nama baik orang tua dan 

keluarga. Orang tua tentu malu dengan sikap anaknya yang terpapar 

radikalisme. Belum lagi gunjingan atau cemoohan yang diberikan 

masyarakat akibat radikalisme. 
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C. Urgensi literasi dalam Menafsirkan Islam 

Penganut paham radikalisme dalam menyebarkan pemahamannya sering 

menggunakan QS Al-Baqarah/2:190-193 sebagai landasannya untuk menyakinkan 

calon pengikut untuk memerangi kaum kafir secara ekstrem atau melampaui batas, 

namun jika ditelisik secara mendalam ayat-ayat dalam surah ini tidak berisi ajakan 

untuk memerangi kaum kafir secara ekstrem atau melampaui batas. Allah berfirman 

dalam QS Al-Baqarah/2:190-193: 

َ لََ يُحِبُّ الْمُعْتَدِيْنَ 
ه
ِ الَّذِيْنَ يُقَاتِلوُْنَكُمْ وَلََ تَعْتَدُوْاۗ  اِنَّ اّللّ

ه
وَاقْتُلوُْهُمْ حَيْثُ  ﴾190﴿  وَقَاتِلوُْا فيِْ سَبِيْلِ اّللّ

نْ حَيْثُ اخَْرَجُوْكُمْ وَالْفتِْنَةُ اشََدُّ مِنَ الْقَتْلِ    تِلوُْهُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ  ثَقفِْتُمُوْهُمْ وَاخَْرِجُوْهُمْ مِّ وَلََ تُقه
فِرِيْنَ  لكَِ جَزَاۤءُ الْكه تَلوُْكُمْ فَاقْتُلوُْهُمْۗ كَذه تِلوُْكُمْ فِيْهِ  فَاِنْ قه ى يُقه َ غَفُوْرٌ  ﴾191﴿ حَتّه

ه
فَاِنِ انْتَهَوْا فَاِنَّ اّللّ

حِيْمٌ  ى لََ تَكُوْنَ فتِْنَ  ﴾192﴿رَّ تِلوُْهُمْ حَتّه ِۗ  فَاِنِ انْتَهَوْا فَلََ عُدْوَانَ اِلََّ عَلَى وَقه
يْنُ لِِلّه يَكُوْنَ الدِّ ةٌ وَّ

لِمِيْنَ 
ه
 ﴾193﴿ الظّ

    

    Terjemahnya: 

“Dan perangilah di jalan Allah orang-orang yang memerangi kamu, 

tetapi jangan melampaui batas. Sungguh, Allah tidak menyukai 

orang-orang yang melampaui batas. (190). Dan bunuhlah mereka di 

mana kamu temui mereka, dan usirlah mereka dari mana mereka 

telah mengusir kamu. Dan fitnah itu lebih kejam daripada 

pembunuhan. Dan janganlah kamu perangi mereka di 

Masjidilharam, kecuali jika mereka memerangi kamu di tempat itu. 

Jika mereka memerangi kamu, maka perangilah mereka. 

Demikianlah balasan bagi orang kafir. (191). Tetapi jika mereka 

berhenti, maka sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha 

Penyayang. (192). Dan perangilah mereka itu sampai tidak ada lagi 

fitnah, dan agama hanya bagi Allah semata. Jika mereka berhenti, 

maka tidak ada (lagi) permusuhan, kecuali terhadap orang-orang 

zalim. (193)”. Kementerian Agama Republik Indonesia (2019) 
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Al-Qur’an surat al-Baqarah ayat 190-193 merupakan ayat yang berkaitan 

tentang diplomasi bukan ayat tentang peperangan ekstrem dan terus menerus yang 

dipahami dan disebarluaskan oleh penganut radikalisme. Peneliti menggarisbahawi 

bahwa pemahaman penganut radikalisme tersebut adalah salah dan perlu dikaji ulang 

ayat-ayat yang menjadi dasar gerakan radikalisme tersebut. Oleh karenanya, perlu 

interpretasi lebih mendalam agar didapatkan ide moral atau pesan moral yang 

kontekstual Agar tidak menjadi misinterpretasi sehingga menimbulkan kegaduhan 

dalam masyarakat. 

Penafsiran ayat tersebut di atas didukung oleh tafsir Shihab (2002: 419-421) 

dalam bukunya. Ia menafasirkan ayat-ayat ini yaitu mereka yang secara general 

melancarkan agresi kepada kaum muslimin, maka kata fitnah berarti segala bentuk 

penyimpangan, baik penyiksaan secara fisik, maupun kebebasan beragama, karena 

hal tersebut salah satu wujud permusuhan. Jika mereka menghentikan permusuhan 

kepadamu, maka tidak ada konflik lagi, baik dari pihak muslimin maupun dari pihak 

kaum Quraish, kecuali terhadap kaum yang zalim. kaum yang zalim, dalam ayat ini 

ditujukan pada kaum kafir yang terus melancarkan agresi, dan juga kaum muslimin 

yang melanggar perjanjian penghentian permusuhan itu. Dan jika itu terjadi, maka 

Allah akan membiarkan mereka dilanda agresi dan permusuhan melalui makhluk 

atau kaum lain. 
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Urgensi meneliti segala informasi bagi penganut agama Islam terutama 

mahasiswa sebagai agen informasi sebelum menyebarluaskan dan memanfaatkannya 

telah diajarkan oleh Allah Swt. Melalui firmannya dalam QS Al-Hujurat/49: 6: 

اَ  ٰٓ هَايه ا الَّذِيْنَ  يُّ مَنُوْٰٓ ا بِنَبَاٍ  فَاسِقٌ   جَاۤءَكُمْ  اِنْ  اه نُوْٰٓ ى فَتُصْبِحُوْا بِجَهَالَةٍ  قَوْمًا   تُصِيْبُوْا اَنْ  فَتَبَيَّ  فَعَلْتُمْ  مَا عَله

دِمِيْنَ   ﴾6﴿ نه

  Terjemahnya: 

“Hai orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu orang fasik 

membawa suatu berita, maka periksalah dengan teliti agar kamu 

tidak menimpakan suatu musibah kepada suatu kaum tanpa 

mengetahui keadaannya yang menyebabkan kamu menyesal atas 

perbuatanmu itu”. Kementerian Agama Republik Indonesia (2019) 

Agama Islam mengajarkan penganutnya untuk mengevaluasi segala informasi 

yang didapatnya agar informasi yang nantinya dimanfaatkan maupun disebarluaskan 

akan berdampak positif dan tidak menimbulkan kegaduhan dalam masyarakat. 

Mahasiswa sebagai agen informasi dituntut untuk lebih kritis dalam menerima segala 

informasi sebagaimana dalam Surah Al-Hujurat ini yang terdapat kalimat maka 

periksalah dengan teliti agar kamu tidak menimpakan suatu musibah kepada suatu 

kaum tanpa mengetahui keadaannya yang menyebabkan kamu menyesal atas 

perbuatanmu itu. Informasi radikalisme juga dapat dievaluasi agar tidak berkembang 

dan dimanfaatkan oleh pihak tertentu untuk kepentingan yang bersifat merugikan.    

Dalam Hadis riwayat Ahmad dengan sanad yang dari Al-Harits bin Dhirar Al-

Khuzai. dikemukakan, bahwa Rasululllah SAW. Mengajak Al-Harits untuk berzakat, 

dan dia pun menyanggupinya, namun utusan Rasulullah yaitu Al-Walid bin Uqbah 
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melapor (laporan palsu) bahwa Al-Harits tidak menyerahkan zakatnya kepadanya. 

Maka turunlah surah Al-Hujurat ayat 6 ini, yang merupakan peringatan buat kaum 

mukminin untuk tidak menerima dengan begitu saja keterangan dari sebelah pihak. 

Dari asbabun nuzul tersebut di atas, terdapat teori komunikasi mengurangi 

ketidakpastian. Teori mengurangi ketidakpastian membahas proses dasar bagaimana 

kita memperoleh pengetahuan mengenai orang lain, atau proses upaya untuk mencari 

kepastian dalam suasana ketidakjelasan informasi. Yaitu ketika Al-Harits mendapati 

tidak adanya utusan di tempat yang dijanjikan, lalu ia langsung mendatangi nabi, 

ingin memastikan informasi itu. Juga ketika nabi mendengar ketidakjelasan 

informasi dari Al-Walid Bin Uqbah, beliau langsung mengutus Khalid Bin Walid 

untuk memastikan fakta yang sebenarnya.  

Buku Tafsir Al-Misbah: Pesan dan Keserasian Al-Qur’an karangan Shihab 

(2002: 589-590), memberikan tafsiran bahwa jika datang kepada kamu seorang fasik 

membawa suatu berita yang penting, maka bersungguh-sungguhlah mencari 

kejelasan. Yakni meneliti dan mengevaluasi kebenaran informasinya dengan beragam 

metode agar kamu tidak menimpakan suatu musibah kepada suatu kaum tanpa 

pengetahuan tentang keadaaan yang sebenarnya dan yang pada gilirannya 

menyebabkan kamu menyesal atas perbuatan kamu itu beberapa saat saja setelah 

terungkap hal yang sebenarnya. Menjadi orang-orang menyesal atas tindakan kamu 

yang keliru. Islam sejak datangnya berdiri di atas azaz kemudahan tanpa adanya 

paksaan dan kekerasan. 
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Dari deskripsi di atas, integrasi surah Al-Hujurat ayat 6 dengan penelitian ini 

yaitu jika mahasiswa mendapatkan informasi mengenai radikalisme, mahasiswa 

harus mengevaluasi dan tidak menyebarluaskan informasi sesuai dengan kata 

fatabayyanu (telitilah) tersebut karena dapat mengganggu stabilitas agama, politik 

dan sosial masyarakat, melanggar hukum yang berlaku serta mencoreng nama baik 

banyak pihak. 

Rasulullah SAW bersabda: 

دٍ الْغِفاَرِيِّ عَيْ  ًٍّ عَيْ هَعْيِ بْيِ هُحَوَّ ثنَاَ عُوَرُ بْيُ عَلِ لََمِ بْيُ هُطَهَّرٍ قاَلَ حَدَّ ثنَاَ عَبْدُ السَّ عٍِدِ بْيِ حَدَّ ََ  

ًِّ صَلَّى  ٌْرَةَ عَيْ النَّبِ عٍِدٍ الْوَقْبرُِيِّ عَيْ أبًَِ هرَُ ََ ٌيَ ٌسُْرٌ وَليَْ ٌشَُادَّ أبًَِ  لَّنَ قاَلَ إِىَّ الدِّ ََ ٍْهِ وَ ُ عَلَ اللَّّ

ءٍ هِيْ  ًْ وْحَتِ وَشَ تعٍَِنىُا باِلْغَدْوَةِ وَالرَّ َْ دُوا وَقاَرِبىُا وَأبَْشِرُوا وَا ٌيَ أحََدٌ إلََِّّ غَلبَهَُ فسََدِّ لْجَتِ  الدِّ الدُّ  

  Artinya;  

“Telah menceritakan kepada kami Abdus Salam bin Muthahhar 

berkata, telah menceritakan kepada kami Umar bin Ali dari Ma'an 

bin Muhammad al-Ghifari dari Sa'id bin Abu Sa'id al-Maqburi dari 

Abu Hurairah bahwa Nabi صلى الله عليه وسلم bersabda, "Sesungguhnya agama itu 

mudah, dan tidaklah seseorang mempersulit agama kecuali dia 

akan dikalahkan (semakin berat dan sulit). Maka berlakulah lurus 

kalian, mendekatlah (kepada yang benar) dan berilah kabar 

gembira dan minta tolonglah dengan al-ghadwah (berangkat di 

awal pagi) dan ar-ruhah (berangkat setelah Zuhur) dan sesuatu dari 

ad-duljah (berangkat di waktu malam)” (H.R. Bukhari No. 38).   

Rasulullah dalam hadisnya mendeskripsikan bahwa Islam adalah agama 

yang membuat hidup penganutnya nyaman dan tenang dalam menjalankannya, 

karena Islam berasal dari kata salam yang dapat ditafsirkan sebagai selamat dan 

kedamaian. Sehingga radikalisme yang disebarluaskan telah menjadi antitesis serta 

penganutnya gagal dalam memahami secara mendalam informasi apa yang 
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disampaikan. Syarah hadis riwayat Bukhari No. 38 telah dipaparkan secara gamblang 

oleh Ibnu Hajar al-Asqalani dalam Fadilah (2022: 758). Ungkapan hadis bahwa 

agama itu mudah maksudnya adalah Allah Swt. tidak mempersulit umat untuk 

beribadah atau menjalankan agama. Karena Allah Swt. tidak menyulitkan manusia 

maka menurut hadis tersebut berlakulah lurus, sesuai jalan agama, sepanjang hari di 

waktu al-ghadwah, ar-ruhah, dan ad-duljah. Al-Ghadwah adalah permulaan yaitu 

waktu di antara shalat ghadah (zhuhur) dan terbitnya matahari, ar-ruhah ialah waktu 

setelah terbenamnya matahari, dan ad-duljah yaitu pada akhir malam. Fadilah (2022: 

758). Dengan demikian, butuh ketenangan untuk dapat menjalankan agama secara 

lurus. Namun, ketenangan ini pada kenyataan hidup di tengah masyarakat sering 

terganggu. Karena terganggu maka menjalankan agama secara lurus, yang pada 

dasarnya mudah dan efisien kemudian menjadi lumayan sulit, payah, serta berat.
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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

A. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang peneliti gunakan adalah penelitian deskriptif dengan 

metode kualitatif. Penelitian ini menggunakan metode wawancara dengan tujuan 

untuk mendeskripsikan hasil data dari narasumber agar dapat menanggapi 

permasalahan dari penelitian tersebut. Nugrahani (2014: 4) mendeskripsikan tujuan 

dalam memahami kondisi atau situasi dengan mengarahkan pendeskripsian secara 

terperinci dan mendalam tentang representasi kondisi dalam suatu konteks yang 

alami tentang apa yang nyata menurut apa adanya di lapangan studi.  

B. Sumber Data dan Informasi 

1.   Data Primer 

Data Primer adalah data yang dijadikan rujukan pertama dalam sebuah 

penelitian sehingga data primer ini sangat dibutuhkan oleh peneliti sebagai 

rujukan yang mengarah pada hasil sebuah penelitian nantinya. Nugrahani 

(2014:113) mendefinisikan sumber data primer sebagai sumber data yang berisi 

data utama yang diterima secara langsung di lapangan, misalnya narasumber. 

Dalam penelitian ini peneliti mewawancarai Mahasiswa Universitas Islam 

Negeri Alauddin Makassar yang diharapkan mampu memberikan data atau 

informasi, serta dapat bekerja sama dengan baik dengan peneliti agar proses 

penelitian dapat berjalan dengan baik. 
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2.   Data Sekunder 

Data sekunder adalah data yang dijadikan sebagai rujukan selanjutnya 

setelah data primer. Data ini berfungsi sebagai data pelengkap atau tambahan 

dalam sebuah penelitian. Nugrahani (2014:113) menginterpretasikan sumber 

data sekunder sebagai sumber data tambahan yang diambil secara tidak langsung 

di lapangan, melainkan dari sumber yang sudah dibuat orang lain, misalnya: 

buku, dokumen, foto, dan statistik. Sumber data sekunder digunakan dalam 

penelitian, dan berfungsi sebagai sumber data komplemen. 

C. Tempat dan Waktu Penelitian 

1.      Tempat Penelitian 

Tempat penelitian berlokasi di Universitas Islam Negeri Alauddin 

Makassar beralamat di Jalan H.M. Yasin Limpo Nomor 36 Samata, Kabupaten 

Gowa, Provinsi Sulawesi Selatan. 

a. Profil Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar 

Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar atau UIN Alauddin 

Makassar merupakan Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri yang 

bertempat di Kota Makassar dan Kabupaten Gowa Provinsi Sulawesi 

Selatan penamaan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar diambil dari 

nama Raja Gowa ke-14, yang pertama kali memeluk agama Islam. Sultan 

Alauddin yang Bernama lengkap I Manngaranngi Daeng Manrabia Sultan 

Alauddin Tumenanga ri Gaukanna. Memerintah tahun 1593-1639.  
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Penamaan IAIN di Makassar dengan Sultan Alauddin Tuminanga ri 

Gaukanna diambil dari nama raja Kerajaan Gowa yang pertama memeluk 

agama Islam dan memiliki latar belakang sejarah pengembangan Islam pada 

masa silam, disamping mengandung harapan peningkatan kejayaan Islam 

pada masa mendatang di Sulawesi Selatan pada khususnya dan Indonesia 

bagian Timur pada umumnya. 

Sejarah perkembangan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 

yang dulu Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Alauddin Makassar melalui 

beberapa fase yaitu: 

1.  Fase tahun 1962 s.d 1965 

Pada mulanya IAIN Alauddin Makassar yang kini menjadin 

Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar berstatus Fakultas Cabang 

dari IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, atas desakan Rakyat dan 

Pemerintah Daerah Sulawesi Selatan serta atas persetujuan Rektor IAIN 

Sunan Kalijaga Yogyakarta, Menteri Agama Republik Indonesia 

mengeluarkan Keputusan Nomor 75 tanggal 17 Oktober 1962 tentang 

penegerian Fakultas Syari'ah UMI menjadi Fakultas Syari'ah IAIN 

Sunan Kalijaga Yogyakarta Cabang Makassar pada tanggal 10 

Nopember 1962. Kemudian menyusul penegerian Fakultas Tarbiyah 

UMI menjadi Fakultas Tarbiyah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 

Cabang Makassar pada tanggal 11 Nopember 1964 dengan Keputusan 
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Menteri Agama Nomor 91 tanggal 7 Nopember 1964. Kemudian 

Menyusul pendirian Fakultas Ushuluddin IAIN Sunan Kalijaga 

Yogyakarta cabang Makassar tanggal 28 Oktober 1965 dengan 

Keputusan Menteri Agama Nomor 77 tanggal 28 Oktober 1965. 

2. Fase tahun 1965 s.d 2005 

Mempertimbangkan dukungan dan hasrat yang besar  dari 

rakyat dan Pemerintah Daerah Sulawesi Selatan terhadap pendidikan 

dan pengajaran agama Islam tingkat Universitas, serta landasan hukum 

Peraturan Presiden Nomor 27 tahun 1963 yang antara lain menyatakan 

bahwa dengan sekurang-kurangnya tiga jenis fakultas IAIN dapat 

digabung menjadi satu institut tersendiri sedang tiga fakultas dimaksud 

telah ada di Makassar, yakni Fakultas Syari'ah, Fakultas Tarbiyah dan 

Fakultas Ushuluddin, maka mulai tanggal 10 November 1965 berstatus 

mandiri dengan nama Institut Agama Islam Negeri Al-Jami'ah al-

Islamiyah al-Hukumiyah di Makassar dengan Keputusan Menteri 

Agama Nomor 79 tanggal 28 Oktober 1965. 

Penamaan IAIN di Makassar dengan “Alauddin” diambil dari 

nama raja Kerajaan Gowa yang pertama memuluk Islam dan memiliki 

latar belakang sejarah pengembangan Islam di masa silam. Sultan 

Alauddin adalah raja Gowa XIV tahun 1593-1639, (kakek/datok) dari 

Sultan Hasanuddin Raja Gowa XVI, dengan nama lengkap I 
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Mangnga'rangi Daeng Manrabbia Sultan Alauddin, yang setelah 

wafatnya digelari juga dengan Tumenanga ri Gaukanna (yang mangkat 

dalam kebesaran kekuasaannya), demikian menurut satu versi, dan 

menurut versi lainnya gelar setelah wafatnya itu adalah Tumenanga ri 

Agamana (yang wafat dalam agamanya). Gelar Sultan Alauddin 

diberikan kepada Raja Gowa XIV ini, karena dialah Raja Gowa yang 

pertama kali menerima agama Islam sebagai agama kerajaan. Ide 

pemberian nama “Alauddin” kepada IAIN yang berpusat di Makassar 

tersebut, mula pertama dicetuskan oleh para pendiri IAIN “Alauddin”, 

di antaranya adalah Andi Pangeran Daeng Rani, (cucu/turunan) Sultan 

Alauddin, yang juga mantan Gubernur Sulawesi Selatan, dan Ahmad 

Makkarausu Amansyah Daeng Ilau, ahli sejarah Makassar. 

       Pada Fase ini, IAIN (kini Universitas Islam Negeri) Alauddin 

yang semula hanya memiliki 3 buah Fakultas, berkembang menjadi 

5  buah Fakultas ditandai dengan berdirinya Fakuktas Adab berdasarkan 

Keputusan Menteri Agama RI No. 148 Tahun 1967 Tanggal 23 

Nopember 1967, disusul Fakultas Dakwah dengan Keputusan Menteri 

Agama RI No.253 Tahun 1971 di mana Fakultas ini berkedudukan di 

Bulukumba (153 km arah selatan Kota Makassar), yang selanjutnya 

dengan Keputusan Presiden  RI No. 9 Tahun 1987 Fakultas Dakwah 

dialihkan ke Makassar, kemudian disusul pendirian Program 
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Pascasarjana (PPs) dengan Keputusan Dirjen Binbaga Islam Dep. 

Agama No. 31/E/1990 tanggal 7 Juni 1990 berstatus kelas jauh dari PPs 

IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta yang kemudian dengan Keputusan 

Menteri Agama RI No. 403 Tahun 1993 PPs IAIN Alauddin Makassar 

menjadi PPs yang mandiri. 

3. Fase 2005-sekarang 

Untuk merespon tuntutan perkembangan ilmu pengetahuan dan 

perubahan mendasar atas lahirnya  Undang-Undang Sistem Pendidikan 

Nasional No.2 tahun 1989 di mana jenjang pendidikan pada 

Departemen Pendidikan Nasional R.I dan Departemen Agama R.I, telah 

disamakan kedudukannya khususnya jenjang pendidikan menegah, 

serta untuk menampung lulusan jenjang pendidikan menengah di bawah 

naungan Departemen Pendidikan Nasional R.I dan Departemen Agama 

R.I, diperlukan perubahan status Kelembagaan dari Institut menjadi 

Universitas, maka atas prakarsa pimpinan IAIN Alauddin periode 2002-

2006 dan atas dukungan civitas Akademika dan  Senat IAIN Alauddin 

serta Gubernur  Sulawesi Selatan, maka diusulkanlah konversi IAIN 

Alauddin Makassar menjadi Universitas Islam Negeri Alauddin 

Makassar kepada Presiden R.I melalui Menteri Agama R.I dan Menteri 

Pnedidikan Nasional R.I. Mulai 10 Oktober 2005 Status Kelembagaan 

Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Alauddin Makassar berubah 
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menjadi (UIN) Universitas Islam Negeri Alauddinn Makassar 

berdasarkan Peraturan Presiden (Perpres) Republik Indonesia No 57 

tahun 2005 tanggal 10 Oktober 2005 yang ditandai dengan peresmian 

penandatanganan prasasti oleh Presiden RI Bapak DR. H. Susilo 

Bambang Yudhoyono pada tanggal 4 Desember 2005 di Makassar. 

Dalam perubahan status kelembagaan dari Institut ke Universitas, 

Universitas Islam Negeri Alauddin Makasar mengalami perkembangan dari 5 

buah Fakutas menjadi 7 (tujuh) buah Fakultas dan 1 (satu) buah Program 

Pascasarjana (PPs) berdasarkan Peraturan Menteri Agama RI Nomor 5 tahun 

2006 tanggal 16 Maret 2006, yaitu: 

1. Fakuktas Syariah dan Hukum (FSH) 

2. Fakuktas Tarbiyah dan Keguruan (FTK) 

3. Fakultas Ushuluddin dan Filsafat (FUF) 

4. Fakultas Adab dan Humaniora (FAH) 

5. Fakultas Dakwah dan Komunikasi (FDK) 

6. Fakultas Sains dan Teknologi (FST) 

7. Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan (FIK) 

8. Prgoram Pascasarjana (PPs) 

       Pimpinan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar: 

1. Rektor: Prof. Drs. Hamdan Juhannis M.A, Ph.D 
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2. Wakil Rektor I (Bidang Akademik Pengembangan Lembaga): Prof. 

Dr. Mardan, M.Ag. 

3. Wakil Rektor II (Bidang Adm. Umum dan Perencanaan Keuangan): 

Dr. Wahyuddin, M.Hum. 

4. Wakil Rektor III (Bidang Kemahasiswaan): Prof. Dr. Darussalam, 

M.Ag. 

5. Wakil Rektor IV (Bidang Kerjasama dan pengembangan Lembaga): 

Dr. H. Kamaluddin Abunawas, M.Ag. 

6. Kepala Biro Adm. Akademik, Kemahasiswaan dan Kerjasama: Dr. 

Hj. Yuspiani, M.Pd 

7. Kepala Biro Adm. Umum, Perencanaan dan Keuangan: Drs. Alwan 

Suban, M.Ag 

Pejabat Rektor, Wakil Rektor, dan Kepala Biro setelah tahun pertama 

perubahan kelembagaan dari IAIN ke UIN Alauddin (mulai tanggal 10 

Oktober 2005), terdiri dari: 

1. Rektor: Prof. Dr. H. Azhar Arsyad, MA 

2. Pembantu Rektor I: Prof. Dr. H. Samiang Katu, M.Ag 

3. Pembantu Rektor II: Prof. Dr. H. A. Qadir Gasing H.T., M.S 

4. Pembantu Rektor III: Prof. Dr. H. Bahaking Rama, M.S 

5. Kepala Biro AAK: Drs. H. M. Yusuf Rahim, M.Pd 

6. Kepala Biro AU: Drs. H.M. Ansar Ilyas 
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Pejabat Rektor/Rektor dari Fase 1965 s.d sekarang 

Sejak berdirinya, IAIN "Alauddin" Makassar sampai berubah status 

menjadi UIN Alauddin (1965 s.d sekarang) telah dipimpin oleh kuasa Rektor 

dan Rektor sebagai berikut: 

1. Haji Aroeppala, selaku Kuasa/Pejabat Rektor pertama dari tahun 

1965 sampai 1968. 

2. Drs. H. Muhyiddin Zain, Rektor, tahun 1968-1973. 

3. Prof. H. Abdurrahman Syihab, Rektor, tahun 1973 -1979. 

4. Drs. H. A. Moerad Oesman, Rektor, tahun 1979 -1985. 

5. Dra. Hj. A. Rasdiyanah, Rektor, tahun 1985 -1994. 

6. Drs. H. M. Shaleh A. Putuhena, Rektor, tahun 1994 -1998. 

7. Prof. DR. H. Abd. Muin Salim, Rektor, 1998 -2002. 

8. Prof. DR. H. Azhar Arsyad, MA, Rektor, 2002 - 2011. 

9. Prof. Dr. H. A. Qadir Gasing HT., M.S, 2011 - 2015. 

10. Prof. Dr.Musafir Pababbari, M.Si, Rektor, 2015 - 2019. 

11. Prof. Drs. Hamdan Juhannis M.A, Ph.D, Rektor, 2019 sampai 

sekarang 

Visi 

Pusat Pencerahan dan Transformasi Ipteks Berbasis Peradaban Islam. 

Misi 

Sedangkan misinya adalah untuk: 
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1. Menciptakan atmosfir akademik yang representative bagi 

peningkatan mutu Perguruan Tinggi dan kualitas kehidupan 

bermasyarakat. 

2. Menyelenggarakan kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian 

kepada masyarakat yang merefleksikan kemampuan integrasi antara 

nilai ajaran Islam dengan Ilmu Pengetahuan, Teknologi, dan Seni 

(IPTEKS). 

3. Mewujudkan universitas yang mandiri, berkarakter, bertatakelola 

baik, dan berdaya saing menuju universal riset dengan 

mengembangkan nilai spiritual dan tradisi keilmuan. 

Tujuan 

1. Menghasilkan produk intelektual yang bermanfaat dan terbangunnya 

potensi insane yang kuat dengan pertimbangan kearifan local. 

2. Terwujudnya kampus sebagai pusat pendidikan penelitian, dan 

pengabdian kepada masyarakat yang berbasis intelektualegrasi 

keilmuan. 

3. Terciptanya sistim manajemen, kepemimpinan, dan kelembagaan 

yang sehat serta terwujudnya tata ruang, lingkungan, dan iklim 

kampus yang islami. 

4. Terwujudnya jejaring kerjasama dengan lembaga local, nasioal, dan 

internasional. 
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Motto 

3P: Pencerdasan, Pencerahan, Prestasi (Intelligence, Enlightenment, 

Achievement) 

Pola Ilmiah Pokok 

Pola ilmiah pokok Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar 

adalah kajian Qur'an Hadits, perdamaian dan peradaban 

Filosofi Pendidikan 

1. Manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa telah dilengkapi 

dengan berbagai potensi dan kemampuan. Potensi dan kemampuan 

itu pada hakekatnya adalah karunia Allah kepada manusia yang 

semestinya dimanfaatkan dan dikembangkan, serta tidak boleh disia-

siakan. Pendidikan dan pengajaran pada umumnya berfungsi untuk 

mengembangkan potensi dan kemampuan sesuai dengan sifat, 

karakteristik, tingkat dan jenisnya yang berbeda-beda agar menjadi 

aktual dan kehidupan sehingga berguna bagi orang yang 

bersangkutan, masyarakat dan bangsanya serta menjadi bekal untuk 

mendekatkan diri kepada Tuhan. Dengan demikian usaha untuk 

mengejahwantahkan mengarah potensi dan kemampuan tersebut 

merupakan konsekuensi dari amanah Tuhan yang Maha Esa. 



67 

 

 

 

2. Dalam pembangunan nasional, manusia memiliki peranan yang 

strategis yakni sebagai subjek pembangunan. Untuk dapat 

memainkan perannya sebagai subjek pembangunan, manusia 

Indonesia perlu dikembangkan menjadi manusia yang utuh paripurna 

melalui upaya pendidikan yang berkelajutan yang dilaksanakan 

secara terus menerus sampai kepada jenjang pendidikan tinggi 

sehingga dengan demikian manusia indonesia mampu memerkarkan 

potensinya seoptimal mungkin untuk menjadi sumber daya 

pembagunan yang berkualitas andal dan profesional. 

3. Pendidikan nasional di selenggarakan secara demokratis dan 

berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak 

asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural, dan kemajemukan 

bangsa. Pemerintah berusaha memberikan kesempatan yang sama 

(equal Opportunity) dan seluas–luasnya kepada semua warga negara 

untuk mendapatkan dan menikmati pendidikan dalam kerangka 

mewujudkan salah satu tujuan nasional yang tercantum dalam 

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yakni 

mencerdas kan kehidupan bangsa. Pendidikan Nasional yang 

berkesinambungan pada akhirnya akan dibatasi oleh kondisi 

obyektif peserta didik itu sendiri, kesiapan dan kemauannya untuk 

berkembang dan mencapai keunggulan pendidikan. Oleh karena itu, 
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di perlukan upaya tidak hanya memberikan kesempatan yang sama, 

tetapi juga memberikan perlakuan yang sesuai dengan kondisi 

obyektif peserta didik sehingga tujuan pendidikan terwujud yakni 

berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi warga negara 

yang demokratis serta bertanggungjawab. 

Pancacita Rektor Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar 

Bidang Akademik 

1. Prodi yang Andal. 

2. Moderasi Beragama Yang Mengakar. 

3. Jejaring Yang Kuat. 

4. Publikasi Yang Aktif. 

5. Data Yang Terintegrasi. 

Non-Akademik 

1. Kampus Yang Asri. 

2. Tradisi Yang Terjaga. 

3. Bisnis Yang Produktif. 

4. Kesejahteraan Yang Meningkat. 

5. Alumni Yang Kompetitif. 

2. Waktu Penelitian 

 Waktu Penelitian direncanakan pada Bulan Agustus-September 2022. 
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D. Teknik Pengumpulan Data 

1. Observasi 

 Observasi adalah kegiatan kunjungan peneliti ke tempat penelitian untuk 

mengamati keadaan sekitar sebagai salah satu teknik pengumpulan data. 

Nugrahani (2014:135) mengartikan observasi sebagai teknik untuk menggali 

data dari sumber yang berupa tempat, aktivitas, benda atau rekaman gambar. 

2. Wawancara 

Teknik wawancara, merupakan teknik penggalian data melalui 

percakapan yang dilakukan dengan maksud tertentu, dari dua pihak atau lebih. 

Pewawancara adalah orang yang memberikan pertanyaan, sedangkan orang yang 

diwawancarai berperan sebagai narasumber. Barlian (2016: 56) mendefinisikan 

Wawancara sebagai suatu cara untuk mengumpulkan data dengan cara 

mengajukan pertanyaan secara lisan kepada sumber data, dan sumber data juga 

memberikan jawaban secara lisan pula. Hal senada disampaikan oleh Lincoln & 

Guba (1985: 266) menafsirkan wawancara sebagai pengonstruksian orang, 

peristiwa, kegiatan, organisasi, perasaan, motivasi, tuntutan, kepedulian, 

kebulatan harapan pada masa yang akan datang, memverifikasi, mengubah, dan 

memperluas informasi dari berbagai sumber yang dikembangkan peneliti 
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sebagai triangulasi. Teknik wawancara dipilih peneliti untuk memperoleh data 

yang lebih banyak, akurat dan mendalam. 

 

3. Dokumentasi 

Dokumentasi adalah suatu aktivitas perekaman baik itu perekaman 

gambar, audio, maupun video menggunakan alat perekam. Dengan tujuan untuk 

mengabadikan hasil penelitian dan sebagai bukti penelitian dilaksanakan agar 

dapat dipertanggungjawabkan. Sudarsono (2017: 63) mengungkapkan bahwa 

dokumentasi adalah kegiatan yang mengeksplisitkan pengetahuan tasit dan 

mengelola pengetahuan eksplisit. 

E. Instrumen Penelitian 

Dalam penelitian metode kualitatif, instrumen pengumpulan data adalah 

peneliti dalam penelitiannya itu sendiri. Peneliti yang mengamati, mewawancara, 

mendengar, dan mengumpulkan data penelitian. sehingga data yang diperoleh valid 

atau dapat dipertanggungjawabkan. Instrumen penelitian kualitatif bukan eksternal 

(objektif) tetapi internal (subjektif). Instrumen bukan definisi operasional atau berupa 

alat lainnya, melainkan peneliti, sebagai instrumen kompeten, responsif, serta luwes, 

sehingga mampu memperoleh elemen-elemen dominan. (Nugrahani, 2014: 56). 

F. Teknik Analisis Data 

1. Reduksi Data 
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Reduksi data adalah suatu Teknik dalam penelitian yang diperlukan 

dalam menganalisis, merangkum. Serta mengelola dan memfokuskan pada hal-

hal pokok.  Nugrahani (2014:175) mendefinisikan reduksi kata sebagai langkah 

analis data kualitatif yang bertujuan untuk menajamkan, menggolongkan, 

mengarahkan, memperjelas, dan membuat fokus, dengan membuang hal-hal 

yang kurang penting, dan mengorganisasikan serta mengatur data sedemikian 

rupa sehingga narasi sajian data dapat dipahami dengan baik, serta mengarah 

pada simpulan yang dapat dipertanggungjawabkan. 

2. Penyajian Data 

Penyajian data merupakan teknik lanjutan dari reduksi data, karena 

setelah peneliti mereduksi data maka mendapatkan data yang terorganisir dan 

terstruktur untuk penyajian data. Selanjutnya setelah data terorganisir dan 

tersturktur maka Gunawan (2013: 46) menjelaskan penyajian data dapat 

digunakan untuk menambah kognisi kasus dan sebagai referensi dalam 

pengambilan respons berdasarkan pemahaman serta analisis sajian data. 

3. Penarikan Kesimpulan 

Penarikan kesimpulan merupakan tahap terakhir dalam teknik analisis 

data penelitian ini setelah teknik reduksi data dan teknik penyajian data. 

Nugrahani, (2014:176) mendefinisikan penarikan kesimpulan sebagai kegiatan 

penafsiran terhadap hasil analisis dan interpretasi data. Penarikan simpulan ini 

hanyalah salah satu kegiatan dalam konfigurasi yang utuh.  
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

A. Kemampuan Mahasiswa Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar dalam 

Mengidentifikasi Informasi Radikalisme 

1. Pemahaman Mahasiswa Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar 

Mengenai Radikalisme 

Kemampuan literasi informasi menjadi kebutuhan mahasiswa dalam 

menangkal radikalisme, agar mahasiswa dapat meningkatkan kemampuan 

analisis seta mendekonstruksi pesan sehingga mampu membuat atau memilih 

isi pesan yang ada. Radikalisme ditinjau dari teologi merupakan paham atau 

gerakan untuk kembali ke akar dari suatu ajaran. Jika mahasiswa dapat 

memahami hakikat dari radikalisme maka moderasi beragama serta 

pengejawantahannya akan berjalan dengan baik. Mahasiswa dalam memahami 

radikalisme menggunakan metode merumuskan masalah yang akan 

dipecahkan, membuat road map dalam mengakses informasi di beragam media 

yang dibutuhkan, memvalidasi informasi yang didapatkan, serta menggunakan 

informasi yang didapatkan secara bijak. Namun sebaliknya, radikalisme 

dipahami oleh beberapa narasumber penelitian ini tidak sesuai dengan definisi 

hakikatnya, karena didefinisikan sebagai pemahaman yang ekstrem, kekerasan, 

dan sebagainya. 
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a. Radikalisme sebagai Pemahaman Ekstrem 

          Informasi amat berkembang pada abad ini dimulai dari munculnya 

teknologi internet. Informasi menjadi kebutuhan dasar setiap individu 

khususnya mahasiswa. Perkembanagn informasi menjadi pedang bermata dua 

karena dapat memberi efek positif karena dimanfaatkan untuk memenuhi 

kebutuhan individu namun dapat memberi efek negatif karena kemampuan 

literasi dalam mencari informasi pada setiap individu berbeda sehingga rentan 

mendapatkan informasi yang tidak valid dan tidak berlandaskan fakta dan 

kebenaran maka informasi tersebut dapat merugikan individu. Jika 

pembelajaran literasi informasi tidak diaplikasikan serta peranan pihak terkait 

tidak makasimal maka akan terjadi kesalahan dalam penyampaian dan 

penerimaan informasi yang ada. 

Pemahaman radikal yang tumbuh akibat kekecewaan situasi dan 

kondisi, maupun ketidakmampuan secara menyeluruh dalam menafsirkan serta 

mengejawantahkan Islam secara kaffah. Radikalisme bersentuhan dengan 

agama. Timbulnya Gerakan-gerakan radikalisme yang bernaung agama 

mengandung kekerasan serta intoleransi. Akibatnya, beragam reaksi 

mengemuka untuk menolak aksi serta agama tertentu serta merusak integritas 

agama terkait.  

Dari hasil wawancara dengan 15 narasumber penelitian, terdapat 

beragam pemahaman mengenai radikalisme, terdapat 7 narasumber yang 
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mendefinisikan radikalisme sebagai pemahaman yang ekstrem, memaksakan 

suatu perubahan secara derastis seperti yang diungkapkan oleh narasumber 3, 

4, 7, 11, 12, 13, serta 15. 

Narasumber 3 mengungkapkan bahwa:  

“Radikalisme itu tentang pemahaman yang memaksakan 

kehendak untuk merubah sesuatu yang diatur oleh 

negara”. 

Hal ini didukung oleh keterangan narasumber 4: 

“Radikalisme adalah suatu paham yang agak ekstrem karena 

dia kayak mengecam sesuatu yang termasuk kayak perubahan 

baik sosial maupun politik”. 

Narasumber 7 pun mendeskripsikan lebih detail mengenai radikalisme: 

“Jika kita mendengar kata radikalisme yang muncul di fikiran 

kita pastinya yang utama adalah kekerasan yang dimana 

radikalisme merupakan suatu paham atau aliran yang 

menginginkan perubahan atau pembaharuan sosial dan 

politik dengan cara kekerasan”. 

Narasumber 11 menjelaskan definisi radikalisme dalam pandangan 

secara umum di masyarakat luas: 

“Radikalisme itu adalah sebuah pemahaman. jadi radikalisme 

itu tidak berkaitan dengan agama apapun, namun kebanyakan 

orang menganggap kalau radikalisme muncul dari seseorang 

yang terlalu fanatik dalam beragama padahal radikalisme itu 

muncul karena suatu aliran politik dan tidak berkaitan dengan 

agama apapun”. 

Definisi radikalisme secara rangkum diungkapkan oleh Narasumber 12: 
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“Secara umum radikalisme merupakan tindakan atau 

pemahaman eksrim dalam berbagai permasalahan”. 

Narasumber 13 juga menambahkan 

“Menurut saya radikalisme itu merupakan suatu paham atau 

aliran yang yang dibuat oleh orang-orang yang 

menginginkan adanya perubahan ekstrim dalam beragama 

maupun berpolitik”. 

Narasumber 15 menjelaskan kekerasan radikalisme melalui sisi sejarah: 

“Radikalisme adalah istilah yang digunakan pada akhir abad 

ke-18 untuk pendukung gerakan radikal. Dalam sejarah, 

gerakan yang dimulai di Britania Raya ini meminta reformasi 

sistem pemilihan secara radikal. Gerakan ini awalnya 

menyatakan dirinya sebagai partai kiri jauh yang menentang 

partai kanan jauh. Artinya Mengklaim kebenaran tunggal 

dan menyesatkan kelompok lain yang berbeda pendapat. 

Mempersulit tata cara sesuatu, seperti agama. Bersikap 

berlebihan dalam menjalankan ritual agama yang tidak pada 

tempatnya. Maksudnya kalau dalam agam kadang di luar 

syariat Islam”. 

Dari keterangan 7 Narasumber tersebut di atas dapat diambil sebuah 

kesimpulan bahwa terdapat definisi radikalisme yang melenceng dari 

hakikatnya. Diakibatkan oleh perilaku oknum-oknum yang tidak mempelajari 

secara mendalam dan mengaplikasikan kepercayaannya tidak sesuai dengan 

koridor agama yang telah disampaikan. Di sinilah letak urgensi literasi 

informasi dalam menganalisis suatu informasi agar seseorang yang medalami 

agama dapat lebih mengenali agamanya, tidak melenceng, serta bersikap 

moderat. 
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Kompetensi dalam mendapatkan informasi untuk pemenuhan 

kebutuhan informasi merupakan kemampuan yang dimiliki mahasiswa dengan 

jenjang berbeda-beda, maka belum tentu setiap mahasiswa dapat dikatakan 

literat terhadap informasi. Mahasiswa dikatakan mampu menelusur informasi 

dengan baik apabila mampu menentukan topik dari kebutuhan informasinya 

dan mengetahui sumber-sumber informasi untuk memperoleh informasi seperti 

jurnal, internet, database dan sebagainya. Sehingga intensi dari literasi 

informasi adalah untuk mengetahui cara menemukan dan mengaplikasikan 

informasi tersebut dalam memenuhi kebutuhan informasinya. 

b. Radikalisme berdasarkan Epistemologi 

Literasi informasi menjadi pondasi dasar individu dalam pembelajaran 

sepanjang hayat. Hal ini menjadi standar dalam semua lingkungan belajar, 

dalam semua disiplin ilmu, serta semua jenjang Pendidikan. Ini menjadikan 

individu dalam memahami dan memperluas penyelidikan menjadi mandiri, 

serta mengontrol pembelajaran mereka sendiri. 

Radikalisme yang dipahami secara epistimologis akan melahirkan 

pemikiran-pemikiran yang literat karena Narasumber 1, 2, 9, 10. dan 14 

mampu menganalisis radikalisme bukan sebagai pemahaman ekstrem namun 

mengkaji lebih dalam. 

Narasumber 1 memaparkan: 
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“Radikalisme itu berasal dari kata radix yang artinya akar 

atau ujung. jadi sebenarnya kata radikalisme marak 

digunakan untuk paham-paham Islam yang ekstrem. Secara 

negatif radikalisme itu muncul dari eropa pada abad 18 di 

Britania Raya, ada sekelompok orang yang melakukan 

perubahan secara kekerasan jadi mereka mengistilahkan diri 

mereka partai kiri. Secara positifnya kemajuan dalam 

berfikir, kita berfikir secara mendasar, secara fundamental, 

secara terperinci artinya kita menyesuaikan dengan paham 

filsafat.”. 

Sependapat dengan narasumber 1, narasumber 9 juga menggambarkan 

bahwa radikalisme: 

“Definisi. Radikalisme secara epistimologi kan dari kata 

radix berarti akar dan isme berarti pemahaman yang 

memang berasal dari akar, hal-hal yang fundamental”. 

Narasumber 2 mempekuat pernyataan 2 narasumber di atas: 

“Radikal itu kayak berbicara mengenai apa saja yang 

dibahas mulai dari akarnya sampai kedepannya. Atau 

pemahamannya”. 

Narasumber 10 juga mengungkapkan definisi radikalisme secara 

hakikat: 

“Dalam terminologi radikalisme sama dengan Radikal 

ditambah Isme. Radikal berasal dari kata radix yang berarti 

akar, serta imbuhan isme setelah kata radikal memiliki 

konotasi paham ataupun ideologi”. 

Narasumber 14 pun sepakat dengan pernyataan-pernyataan 

Narasumber-narasumber di atas: 

“Radikal berasal dari bahasa latin "radix" yang artinya 

akar dalam pengertian sederhana jika seorang disebut radikal 

maka artinya orang tersebut ingin mencari tau sampai ke akar 

akarnya. Setidaknya inilah awalnya dalam perkembangan 
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defenisi radikal tersebut. Jika ada tambahan "isme" artinya 

hal tersebut ada sebuah paham”. 

Radikalisme jika dianalisis lebih dalam dan diaplikasikan oleh semua 

pemeluk agama akan menciptakan suasana beragama yang moderat karena 

pemeluk agama tidak akan melakukan perbuatan-perbuatan yang akan sia-sia 

dan hanya akan menimbulkan kerusakan di muka bumi. Serta melahirkan 

pemeluk agama yang literat. Melalui pengajaran literasi informasi, mahasiswa 

dapat menelusur informasi dari beragam sumber informasi yang terus 

berkembang. Mahasiswa dapat memilih dan membedakan informasi apa saja 

yang relevan digunakan, serta memahami suatu hal berlandaskan hakikatnya. 

c. Radikalisme dalam definisi Umum 

Informasi telah menjadi bagian yang sangat penting dalam kehidupan 

seseorang, baik secara individual maupun secara sosial. Setiap hari beragam 

informasi yang disuguhkan, semua informasi silih berganti masuk ke dalam 

ingatan kita. Informasi yang diterima manusia tidak lagi dapat dibatasi, mulai 

dari informasi sosial, politik, gaya hidup, serta informasi yang tidak 

dibutuhkan. Informasi-informasi tersebut dengan mudah diperoleh dari 

berbagai media yang merebak dalam kehidupan manusia, baik dalam bentuk 

tercetak maupun dalam bentuk digital.  

Bagian utama dalam memilih informasi adalah menyesuaikan dengan 

apa yang sedang kita butuhkan untuk menyelesaikan permasalahan yang 

sedang dihadapi. Mahasiswa tidak hanya menentukan kebutuhan atau memilih 
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informasi yang relevan dengan kebutuhan, tetapi juga punya kewajiban 

mengolah informasi menjadi pengetahuan baru, kemudian menyebarkan 

kembali. Permasalahan yang muncul adalah sebagai penerima atau konsumen 

informasi, mahasiswa mulai merasa kesulitan untuk memilah mana informasi 

yang dibutuhkan, mana informasi yang akurat, terbaru, siapa penulisnya, apa 

kompetensi penulisnya, atau pertanyaan lain yang berhubungan dengan 

cakupan informasi yang dibutuhkan. Pada dasarnya, kita mulai kesulitan 

menentukan validitas informasi yang kita pilih. Validitas informasi salah 

satunya untuk memastikan apakah informasi yang diterima valid/baik atau 

hanya sampah informasi. 

Kondisi politik pasca reformasi yang masih belum optimal dan 

seimbang telah memberikan peluang bagi proses pergeseran dan bahkan 

degradasi pemahaman ideologi. Munculnya berbagai ideologi alternatif dalam 

wacana kiprah politik nasional serta ketidaksiapan pemerintah menjadi salah 

satu penyebab masuknya pemahaman radikal. Belum lagi, pemerintah yang 

belum mampu menggalakkan kembali sosialisasi nilai-nilai dasar dan ideologi 

nasional Pancasila dalam masyarakat, ditambah lagi karut marut dalam bidang 

politik adalah beberapa faktor penyebab utamanya. 

Selain mendefinisikan radikalisme secara ekstrem, masyarakat umum 

juga mendefinisikan radikalisme sebagai suatu perbedaan dalam kelompok 

tertentu seperti keterangan narasumber 5, dan 8. 
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Narasumber 5 menjelaskan radikalisme secara minimalis yaitu: 

“Radikalisme itu perbedaan aliran atau perbedaan pendapat”. 

Narasumber 8 mendeksripsikan radikalisme lebih terperinci dari kedua 

narasumber di atas: 

“Radikal itu banyak macamnya, ada yang baik ada yang buruk 

tergantung pemahaman masing-masing. Radikal yang baik itu 

seperti melawan pemerintah yang zolim, banyak korupsinya”. 

  Radikalisme dipahami atau didefinisikan sebagai perbedaan pendapat 

karena didasari oleh perbedaan interpretasi pemeluk agama yang berbeda 

dan menganggap bahwa interpretasi merekalah yang benar dan diridoi oleh 

tuhan sehingga perbedaan yang menjadi rahmat tuhan tidak tergambarkan 

serta menjadikan sikap intoleran meningkat. 

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan peneliti, narasumber-

narasumber memiliki beragam pemahaman mengenai radikalisme. Terdapat 

narasumber yang memahami radikalisme sebagai suatu tindakan atau Gerakan 

yang ekstrem seperti yang diungkapkan oleh narasumber 3, serta 4. Terdapat 

pula narasumber yang memahami radikalisme dari sisi epistimologi seperti yang 

diungkapkan oleh narasumber 1, 9. Terakhir Narasumber-narasumber lainnya 

menggambarkan radikalisme secara umum seperti keterangan narasumber 5, 8. 

Pemahaman-pemahaman di atas sejalan dengan teori yang di 

deskripsikan oleh Bandan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) 

mendefinisikan radikalisme sebagai suatu sikap yang mendambakan perubahan 
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secara total dan bersifat revolusioner dengan menjungkirbalikkan nilai-nilai 

yang ada secara drastis lewat kekerasan (violence) dan aksi-aksi dalam hal ini 

“Pancasila bukan ideologi Indonesia”. Kata “radikal” berasal dari bahasa Latin, 

“radix”, yang berarti “akar”. Propaganda, disinformasi, serta misinformasi 

menjadi faktor penyebaran radikalisme yang dalam kajian literasi informasi 

dapat identifikasi dan dilakukan tindakan preventif serta kuratif.  

Mahasiswa yang menguasai literasi informasi dapat menjadi mahasiswa 

literat yang menjadikan literasi informasi sebagai problem solving. Sehingga 

mahasiswa mampu merumuskan masalah yang dihadapi, menguji validitas 

informasi dengan mengaplikasikan beragam media informasi valid, serta 

memutus rantai penyebaran radikalisme melalui sosialisasi, diskusi, maupun 

infografi, serta media Penyebaran informasi lainnya.  

2. Metode Penyebaran Informasi Radikalisme 

Penyebaran informasi radikalisme melalui tiga metode penyebaran utama 

yaitu melalui penyebaran secara individu ke individu lainnya. contoh, melalui 

diskusi baik individu maupun kelompok. Penyebaran melalui teknologi 

informasi yang berkembang pesat. Contoh, penyebaran melalui aplikasi pesan 

WhatsApp. Maupun penyebaran yang menggabungkan metode individu dan 

teknologi. Contoh, menyiarkan diskusi melalui media sosial. 

Pemahaman literasi informasi dapat memberikan kemampuan individu 

dalam menyaring atau memilah isi informasi yang diberikan. Setiap individu 
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mampu memilah isi informasi baik dan isi informasi buruk. Dalam fase literasi 

informasi ini, individu sudah semakin aktif, kritis serta cerdas memilah 

informasi. Bahkan individu ketika menerima informasi akan dianalisis terlebih 

dahulu sebelum dapat dipercaya atau tidak informasi tersebut. oleh karena itu, 

pemahaman radikalisme tidak lepas dari tingkat atau kemampuan mahasiswa 

dalam meningkatkan literasi yang dimiliki. Penyebaran informasi radikalisme di 

kalangan Mahasiswa Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar terbagi dalam 

tiga (3) metode yaitu melalui individu, melalui teknologi, serta penggabungan 

kedua metode tersebut. 

a. Penyebaran radikalisme secara konvensional 

Mahasiswa sebagai Agen informasi diharapkan dapat menjadi 

pengkonstruk aktif dalam pemaknaan informasi yang diperoleh dan dibagi 

dengan sejawatnya. Mahasiswa diharapkan dapat mengantisipasi makna dan 

tanda (dalam semiotik, informasi membawa makna dan tanda) yang disampaikan 

dalam informasi sehingga dengan kritis mereka dapat mengevaluasi informasi 

yang diperoleh. 

Penyebaran raikalisme secara langsung adalah penyebaran dilakukan 

melalui kajian-kajian yang berfungsi sebagai doktrinasi langsung yang memiliki 

kelebihan berefek lebih efektif namun tidak menjangkau massa yang luas dan 

efisien. Seperti kajian tertutup atau eksklusif untuk pengikutnya, Kajian bersifat 
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eksklusif karena mereka percaya bahwa golongan mereka adalah golongan yang 

diridhoi oleh Allah dan menjadi penyebar agama yang sah. 

  Penyebaran informasi radikalisme melalui sumber konvensional dialami 

oleh narasumber 4, 9, 10, 12, dan 14. Narasumber-narasumber tersebut 

menyebutkan bahwa informasi radikalisme menyebar melalui metode kajian-

kajian Narasumber 4 menyatakan bahwa: 

“Di kajian-kajian keagamaan yang tertutup”. 

Narasumber 9 juga mengalami hal yang sama: 

“Ada oknum Mahasiswa UIN yang memang gerakannya begitu, 

pemahamannya ingin merubah sistem negara, khilafah dan lain 

sebagianya di beberapa tempat pengajian dan memiliki 

kelompok tersendiri”. 

Sependapat dengan kedua narasumber di atas, Narasumber 10 

berpendapat: 

“antusiasme masyarakat indonesia beragama dan agama 

mendapat posisi yang istimewa dikalangan masyarakat kita, jadi 

masyarakat tidak bisa membedakan mana politisasi agama 

dan mana yang pure membela islam, para 

pengkhobatbah/demagog radikalis menjemput momentum ini 

yang mengkhotbahkan kepentingan politik-individual seolah2 

murni perjuangkan islam.” 

Eksklusifitas menjadi kelebihan dalam Penyebaran radikalism melalui 

metode konvensional seperti yang diungkapkan oleh narasumber 12: 

“mengenai metode atau cara penganut radikalisme dalam 

menyebarkan itu melalui kajian-kajian langsung yang 
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tertutup dan ekslusif karena mereka berfikir bahwa mereka 

adalah orang-orang pilihan.” 

Narasumber 14 menjadi satu-satunya narasumber yang telah terpapar 

secara langsung melalui kajian keagamaan: 

“iklan-iklan dan ajakan banyak sekali melalui kader-kader 

mereka, suatu hari saya bertemu dengan teman saya yang 

pengajian tanpa saya ketahui mereka adalah HTI (Hizbut 

Tahrir Indonesia).” 

Penyebaran-penyebaran radikalisme melalui kajian memang menjadi 

suatu hal yang harus dilakukan tindakan preventif karena kajian-kajian dapat 

mendoktrinasi pengikutnya tanpa ragu sedikitpun serta tabayyun dalam 

menerima informasi sehingga siap melakukan jihad kapan dan di mana saja atas 

nama agama. 

b. Penyebaran radikalisme melaui metode non-konvensional 

Perkembangan teknologi informasi memudahkan akses dan perolehan 

suatu informasi dengan cepat. Namun, tidak semua informasi yang didapat itu 

bisa dijamin validitasnya. Oleh karena itu, sebelum mempercayai akan 

informasi yang didapat, seseorang perlu menguji apakah informasi tersebut 

dapat di tanggungjawabkan akan kebenarannya sehingga keputusan yang 

ditetapkan menjadi benar. 

Kemajuan teknologi informasi telah dimanfaatkan banyak pihak untuk 

ikut menyebarkan paham radikal. Masyarakat dan Pemerintah diminta untuk 

tidak lengah dalam mewaspadai penyebaran radikalisme di media sosial. 
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Penggunaan internet sebagai media untuk mengakses informasi sepertinya 

menjadi hal yang jamak ditemukan saat ini. Transfer informasi yang begitu 

cepat seakan melenyapkan urgensi atas validitas berita yang disajikan. Remaja 

mendapatakan paham ekstrem yang dibalut dengan propaganda-propaganda 

dalam format narasi-narasi kegelisahan. Narasi tersebut menimbulkan 

perspektif bahwa dunia akan rusak. 

Penyebaran melalui sumber non-konvensional seperti melalui sosial 

media, portal berita, serta situs online lainnya dapat dengan mudah mencakup 

khlayak umum karena penggunaan gadget yang tinggi di kalangan mahasiswa 

seperti pernyataan yang disampaikan oleh narasumber 3, 5, 6, 7, 11, 13, serta 

15 

Narsumber 3 menyebutkan bahwa penyebaran radikalisme melalui 

berbagai media: 

“Dari internet seperti website organisasi ekstrem, televisi atau 

channel Youtube, koran atau majalah”. 

Narasumber 5 mengungkapkan hal yang hampir sama dengan 

narasumber 3  

“Sumber penyebaran radikalisme melalui Youtube, organisasi, 

serta artikel”. 

Sumber penyebaran informasi radikalisme yang sama juga dialami oleh 

narasumber 6: 
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“Di televisi, internet, bacaan-bacaan atau literatur kegamaan yang 

penafsirannya melenceng dari esensi Islam”. 

Sumber penyebaran informasi radikalisme yang lebih majemuk 

diungkapkan oleh narasumber 7: 

“Berita Tv, surat kabar, social media (Instagram, Facebook) 

berita situs online”. 

Berbeda halnya dengan pernyataan ketiga narasumber di atas, sumber 

penyebaran informasi radikalisme menurut narasumber 8 yaitu: 

“Surat kabar, TV, berita, Instagram seperti akun melawan 

pemerintah untuk mengadu domba”. 

Narasumber 11 menerima inforrmasi radikalisme melalui tulisan-tulisan 

di media sosial: 

“Biasanya di media sosial kadang muncul tulisan-tulisan 

yang mengarah kepada radikalisme, itu saya tau arahnya akan 

kemana sehingga saya bisa menjaga diri dari pemahaman 

bahaya tersebut.” 

Narasumber 13 mengidentifikasi penyebaran radikalisme yang mengikuti 

zaman seperti media sosial: 

“Saya ketahui mengenai penyebarannya melalui media sosial 

karena mengikuti zaman yang terus berkembang serta dapat 

menjangkau masyarakat luas.” 

Narasumber 15 mengidenfitikasi metode Penyebaran radikalisme melalui 

media facebook yang digunakan oleh berbagai kalangan: 
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“Melalui media sosial seperti facebook yang banyak dipakai 

oleh semua kalangan sehingga dapat menyebar dengan mudah” 

Media digital menjadi pedang bermata dua bagi penggunanya karena 

derasnya arus informasi membuat filterisasi informasi oleh masyarakat serta 

stakeholder menjadi tantangan tersendiri membuat peran mahasiswa sebagai 

agen informasi menjadi vital karena mahasiswa dapat mengevaluasi, serta 

mengeliminasi informasi yang mengandung radikalisme agar tidak menyebar ke 

masyarakat luas. 

c. Penyebaran Radikalisme melalui metode campuran 

Perkembangan informasi pada masa sebelumn perkembangan teknologi 

berorientasi pada informasi yang berbentuk cetak dan diskusi maupun kajian 

secara langsung, sehingga untuk mendapatkannya harus melalui perpustakaan, 

toko buku dan diskusi. Maka penyebaran informasipun tidak semudah sekarang, 

hal ini disebabkan pendistribusian dan penciptaannya membutuhkan waktu yang 

lama. Namun saat ini perkembangan teknologi terutama internet dan pengguna 

layanan internet semakin banyak maka informasi yang ada semakin banyak dan 

semakin cepat. 

Penyebaran radikalisme melalui penggabungan metode konvensional 

serta non-konvensional merupakan metode Penyebaran terakhir dan memiliki 

dampak yang lebih efektif dan efisien dibanding Penyebaran-penyebaran 

sebelumnya karena metode Penyebaran ini dapat menyebarkan radikalisme yang 

masif, terkontrol, serta mencakup khalayak umum. 
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Seiring perkembangan zaman, Penyebaran informasi radikalisme pun 

bermetamorfosa agar tetap bertahan dan tidak ditinggalkan umatnya. Salah satu 

caranya yaitu menggabungkan media Penyebaran konvensioal dan non-

konvensional yang dipaparkan oleh narasumber 1, dan 2. 

Narasumber 1 memaparkan: 

“Dari media berita terutama dari NU Online, Suara 

Muhammadiyah, dari Youtube, Instagram, Twitter, kadang 

juga dari Facebook. kalau dari kajian banyak terutama 

daerah sekitar Makassar. Ada beberapa golongan yang 

mengatakan mereka ini adalah Islam yang sesungguhnya sampai 

kadang ada beberapa mereka yang mulai memojokkan paham-

paham yang lain yang berbeda dari mereka”. 

Pendapat tersebut di atas didukung oleh narasumber 2 yaitu: 

“Media sosial dan kajian Lembaga dakwah melalui individu”. 

Doktrinasi radikalisme melalui penggabungan media konvensional dan 

non-konvensional menjadi salah satu tantangan tersendiri bagi mahasiswa 

Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. Oleh karena itu, literasi informasi 

menjadi salah satu kompetensi yang wajib dimiliki. 

Metode penyebaran informasi radikalisme dari hasil penelitian terbagi 

dalam tiga sumber yaitu sumber konvensional, sumber non-konvensional, serta 

sumber konvensional dan non-konvensional. Penyebaran informasi radikalisme 

melalui sumber konvensional dialami oleh narasumber 4, serta 9. Sedangkan, 

penyebaran melalui sumber non-konvensional disampaikan oleh narasumber 3, 
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5, 6, 4, serta 8. Terakhir, penyebaran informasi radikalisme melalui sumber 

konvensioal dan non-konvensional dipaparkan oleh narasumber 1, 2. 

Hal ini sejalan dengan teori penyebaran informasi dapat melalui dua 

metode utama seperti melalui penyebaran secara individu maupun penyebaran 

melalui teknologi informasi yang berkembang pesat. Hal ini sejalan dengan teori 

Agus (2016: 43); Karnavian (2019: 1), sumber merebaknya radikalisme di 

kalangan muda dapat diklasifikasikan dalam dua sumber. Yaitu sumber 

konvensional melalui sumber ini penyebaran dari kontak orang per orang. 

Maupun sumber non-konvensional yang penyebarannya melalui media, 

khususnya media dalam jaringan (daring). 

Era globalisasi menuntut dunia pendidikan untuk bisa berakselerasi 

mengikuti tuntutan jaman. Kurikulum, tenaga pengajar, proses pengajaran, 

media, sarana dan prasarana pendidikan harus disesuaikan dengan 

kebutuhannya. Salah satu yang memberikan indikasi ke arah ini adalah dengan 

banjirnya informasi dan pertumbuhan media yang terus menunjukan dinamisasi 

dan inovasi tanpa henti dan bervariasi, mulai dari kontennya, kemasannya, ruang 

lingkupnya serta pola dan cara aksesnya (Basinun, 2018). Bagaimanapun juga 

efek dari information booming adalah mahasiswa yang melek terhadapnya. 

Mahasiswa yang melek informasi akan lebih cepat mengkuti perkembangan dan 

tuntutan yang ada. Inilah tuntutan sebenarnya bagi kalangan masyarakat 

akademisi. 
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3. Cara Mahasiswa Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar dalam 

mengidentifikasi informasi radikalisme 

Seiring perkembangan dan cepatnya arus informasi, serta radikalisme 

yang juga termasuk di dalamnya. maka mahasiswa dituntut agar menjadi literat.  

Radikalisme umumnya dapat diidentifikasi melalui metode evaluasi informasi 

atau tabayyun. Baik melalui media diskusi maupun media teknologi. Literasi 

dapat menjadi senjata yang penting dalam menghindari dan mengkritisi isu-isu 

yang mengadung radikalisme dalam sosial media. Dengan menerapkan literasi 

yang baik, maka akan menciptakan mahasiswa yang cerdas, kritis, jauh dari hal-

hal berbau radikalisme atau memecah belah serta dapat memilah dan memilih 

informasi-informasi apa saja yang diterima. 

Mahasiswa Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar dalam 

mengidentifikasi informasi radikalisme melalui berbagai cara seperti tabayyun 

atau menelaah, mengaitkan dengan keagamaan dan kekerasan, serta melalui 

diskusi.  

a.  Mengidentifikasi radikalisme melalui tabayyun 

Dewasa ini, tabayun merupakan perilaku penting yang harus dilakukan 

setiap individu. Hal ini dikarenakan perkembangan teknologi dan persebaran 

informasi yang amat pesat. Setiap hari, kita dibombardir dengan banyak 

informasi dan sering kali informasi itu belum jelas asal usulnya, serta isinya 

belum tentu valid dan benar. Dalam bahasa Arab, tabayyun artinya mencari 
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kejelasan hingga terang dan benar. Sementara itu, secara istilah pengertian 

tabayyun adalah menyeleksi informasi atau berita dengan melakukan check dan 

recheck, memverifikasi, dan mencari kebenaran dari informasi tersebut. Perintah 

tabayun ini tertuang dalam Alquran surah Al-Hujurat ayat 6. 

Tabayyun atau menelaah suatu informasi menjadi penting dalam 

mengevaluasi informasi karena tanpa tabayyun maka mahasiswa mudah 

terjerumus dalam kesesatan informasi. Narasumber yang mengidentifikasi 

informasi radikalisme melalui tabayyun atau menelaah yaitu narasumber 3, 6, 4 

Narasumber 3 mengungkapkan bahwa: 

“Klarifikasi dulu, tabayyun cari tahu”. 

Hal yang sama disampaikan oleh narasumber 6: 

“Menelaah informasi tersebut dan mencari referensi 

mengenai radikal”. 

Pendapat di atas didukung oleh pendapat narasumber 4: 

“Dengan cara memperhatikan dan memahami dengan betul 

informasi tersebut”. 

Tabayyun atau menelaah informasi telah diimplementasikan oleh 3 

narasumber di atas. Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam surah Al-Hujurat 

ayat 6 yang berisi perintah untuk mengevaluasi informasi sebelum 

menyebarkannya. 
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b. Mengidentifikasi melalui kaitannya dengan keagamaan 

Radikalisme itu sendiri terkait dengan pemahaman, sikap, dan tindakan 

politik yang bernuansa agama. Ketika sudah menjadi tindakan maka radikalisme 

menjadi terorisme. Namun, radikaisme dalam Islam sesungguhnya adalah 

pemahaman, sikap dan tindakan yang tidak sesuai dengan substansi ajaran Islam. 

Narasumber-narasumber mengidentifikasi informasi radikalisme melalui 

kaitannya dengan keagamaan dan kekerasan karena ulah oknum yang selalu 

mengaitkan agama dalam aktivitas terornya seperti yang diungkapkan oleh 

narasumber 1, 2, 4, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 

“Dari cara mereka memberikan pemahaman mereka. 

Kebanyakan dari mereka terlalu excited, fanatik dalam 

menyampaikan pemahaman mereka kadang terlalu barbar. 

Contohnya organisasi HTI yang sudah dicap oleh kementerian 

agama dan MUI sebagai bagian dari paham radikalisme yang 

bertujuan untuk mendirikan negara khilafah di Indonesia. Jadi 

hanya berpaham radikalisme saja” (Narasumber 1). 

Kemudian jawaban dari narasumber 1 Ditambahkan juga oleh 

narasumber 2, mengatakan: 

“Radikalisme itu mengenai keagamaan” (Narasumber 2). 

Peneliti juga menanyakan hal yang sama kepada narasumber 4, Ia 

menjelaskan bahwa: 

“Radikal sifatnya agak memaksa, memaksa untuk paham 

biasanya. Makanya dia disebut ekstrem. Maksudku begini 

Ketika suatu paham yang tidak sesuai dengan pemikiranta itu 



93 

 

 

 

kemudian kita dipaksa untuk memahami itu disebut radikal” 

(Narasumber 4). 

Kemudian peneliti melakukan wawancara dengan narasumber 8 

mengenai identifikasi informasi radikalisme, narasumber menjawab: 

“Mengidentifikasi informasi radikalisme itu seperti 

mengidentifikasi berita hoax kita Harus sangat jeli untuk 

menyaring informasi. Karena baik dari masyarakat maupun 

pemerintah. Apalagi pemerintah saat ini yang saya lihat selalu 

mengadu domba ke agama Islam. Dia menyatakan bahwa islam 

itu radikal. Bagaimana bisa pemerintah menyatakan bahwa 

islam itu ialah Gerakan radikal dan kalangan ustaz-ustaz 

mengatakan kita harus mengikuti pemerintah dan dia tidak 

menyerukan melawannya.” Narasumber 8.  

Narasumber 10 mengidentifikasi melalui kaitannya dengan produk 

agama yang laku di masyarakat: 

“Radikalisme diidentifikasi dengan gerakan populisme kanan 

yang menenempu jalur kekekarasan. Produk yang paling laku 

di market indonesia jelas agama untuk itu para 

demagog/pengkhotbah radikalisme menyambutnya bola ini 

dengan baik.” 

Narasumber 11 mengidentfikasi melalui hukum yang sesuai dengan 

keyakinan penganutnya: 

“Mereka menganggap negara yang tidak berdasarkan hukum 

islam itu kafir. Mereka ingin melakukan perubahan melalui 

kekerasan padahal jelas melenceng dalam agama Islam.” 

Narasumber 12 mengidentifikasi melalui ciri radikalisme: 

“Secara garis besarnya di antara ciri dari radikalisme itu bisa 

d liat ketika seseorang membenci terhadap pengusa dan ini 
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bukan khilafiyah malainkan kesepakatan para ulama dari masa 

ke masa.” 

Narasumber 13 mengidentifikasi melalui peubahan aturan melalui 

kekerasan: 

“Adanya keinginan untuk mengubah pola tatanan atau aturan 

yang sudah ada dengan aturan yang mereka bangun atau 

mereka bentuk sendiri dengan cara kekerasan.” 

Narasumber 14 mengidentifikasi melalui hubungan dengan khilafah: 

“Pembahasan mereka adalah tentang  khilafah bagaimana Islam 

di masa lalu kemudian yang mereka bahas juga tentang 

tersiksanya kaum muslimin di benua lainnya di permukaan bumi 

lainnya kejamnya media terhadap kaum muslimin sehingga kita 

merasakan kepedihan mereka ikut simpati dan berempati 

terhadap mereka di sinilah jiwa-jiwa perjuangan kita dikobarkan 

sehingga kita ingin sekali rasanya membantu mereka dengan 

jihad dan memberikan solusi agar kita tidak seperti mereka di 

masa depan dengan menegakkan khilafah kaum muslimin di 

Indonesia.” 

Narasumber 15 mengidentifikasi melalui kebenaran tunggal: 

“Mengklaim kebenaran tunggal dan menyesatkan kelompok lain 

yang berbeda pendapat. Mempersulit tata cara sesuatu, seperti 

agama. Bersikap berlebihan dalam menjalankan ritual agama 

yang tidak pada tempatnya. Maksudnya kalau dalam agam 

kadang di luar syariat Islam.” 

   Radikalisme yang selalu dikaitkan dengan agama menjadi tantangan 

bagi pemeluknya karena pelabelan radikalisme membuat pemeluknya 

mendapat diskriminasi sehingga perlunya moderasi beragama dibarengi literasi 

agar pemeluk agama menjadi toleran dan dapat diterima dengan baik oleh 

masyarakat. 
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c. Mengidentifikasi radikalisme melalui diskusi 

Diskusi-diskusi baik formal maupun non-formal dapat menjadi medium 

dalam mengidentifikasi radikalisme karena dengan banyak berdiskusi dengan 

beragam perspektif radikalisme maka kita dapat dengan terampil memilah serta 

memilih informasi jika berisi narasi radikalisme.   

Identifikasi informasi radikalisme yang dilakukan oleh Mahasiswa selain 

tabayyun atau menelaah, mengaitkan dengan keagamaan dan kekerasan yaitu 

melalui diskusi seperti yang diutarakan oleh narasumber 5 dan 9 yaitu: 

“Kalau terjadi perbedaan pemahaman mengenai radikalisme 

maka saya tidak membahasnya lagi”. 

Kemudian jawaban dari narasumber 5 Ditambahkan juga oleh 

Narasumber 9, mengatakan: 

“Identifikasi melalui diskusi non-formal IMM walaupun dalam 

diskusi tidak disalahkan dan tidak dibenarkan” Narasumber 9. 

Diskusi-diskusi menjadi salah satu media dalam mengidentifikasi 

radikalisme karena melalui diskusi, mahasiswa dapat menemukan jawaban serta 

memperluas pemahaman sehingga tidak terjebak dalam kesesatan informasi. 

Narasumber-narasumber yang telah diwawancarai memiliki beragam 

cara dalam mengidentifikasi informasi radikalisme, seperti tabayyun atau 

menelaah, mengaitkan dengan keagamaan dan kekerasan, serta melalui diskusi. 

Narasumber yang mengidentifikasi informasi radikalisme melalui 

tabayyun atau menelaah yaitu narasumber 3, 6, 4. Narasumber lainnya 

mengidentifikasi informasi radikalisme melalui kaitannya dengan keagamaan 
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dan kekerasan seperti yang diungkapkan oleh narasumber 1, 2, 4, 8. Identifikasi 

informasi radikalisme yang dilakukan oleh Mahasiswa selain tabayyun atau 

menelaah, mengaitkan dengan keagamaan dan kekerasan yaitu melalui diskusi 

seperti yang diutarakan oleh narasumber 5 dan 9 yaitu: 

Hal tersebut di atas sesuai dengan teori Asmani (2017: 4) mendeskripsikan 

kriteria Islam Radikal sebagai berikut: pertama, menyatukan antara agama dan 

pemikiran. Jarak pemisahan antara agama dengan hasil pemahaman terhadap 

agama tidak bisa dipisahkan dengan jelas. Kedua, teologisasi fenomena sosial 

dan alam. Hukum kausalitas tidak digunakan lagi. Semua kejadian yang ada di 

bumi ini dikembalikan kepada Tuhan selaku pencipta alam. Ketiga, 

interdependensi (ketergantungan) antara salaf dan tradisi (turats). Hasil ijtihad 

ulama terdahulu sudah dipandang cukup dan tugas sekarang hanya dalam 

konteks prakteknya saja. Keempat, fanatisme pendapat dan menolak dialog. 

Kelima, mengingkari dimensi historis. Semua kejadian di masa lalu bukan 

ciptaan dari interaksi sosial namun sudah menjadi kehendak Tuhan bahwa 

sejarah itu berubah. 

Literasi memiliki arti luas, sehingga keberaksaraan bukan lagi 

bermakna tunggal melainkan mengandung beragam arti (multi literacies). Ada 

bermacam-macam keberaksaraan atau literasi, misalnya literasi komputer 

(computer literacy), literasi media (media literacy), literasi teknologi 

(technology literacy), literasi ekonomi (economy literacy), literasi informasi 
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(information literacy), bahkan ada literasi moral (moral literacy) (Stanley J. 

Baran, 2013). Jadi, keberaksaraan atau literasi dapat diartikan melek teknologi, 

melek informasi, berpikir kritis, peka terhadap lingkungan, bahkan juga peka 

terhadap politik. Seorang dikatakan literat jika ia sudah bisa memahami sesuatu 

karena membaca informasi yang tepat dan melakukan sesuatu berdasarkan 

pemahamannya terhadap isi bacaan tersebut. 

Secara tradisional, literasi merupakan kemampuan seseorang untuk 

mengenal, mengerti (memahami) dan menggunakan aksara untuk 

berkomunikasi. Luke dan Freebody dalam Basinun, 2018. berpendapat bahwa 

literasi memiliki empat karakteristik kemampuan, yaitu memecahkan kode 

(decoding, menterjemahkan kode sehingga bisa bermakna), ikut serta dalam 

memahami dan membentuk (teks tulis, atau teks lisan), menggunakan teks sesuai 

dengan fungsinya, dan secara kritis menganalisa dan mentransformasikan teks 

sesuai dengan ilmu yang dimilikinya. 

B. Kemampuan Mahasiswa Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar dalam 

mengevaluasi berbagai informasi Radikalisme 

1. Sikap Mahasiswa Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar ketika 

Menerima Informasi Radikalisme 

Mahasiswa sebagai agen informasi wajib memiliki kompetensi literasi 

lebih agar tidak mudah dipengaruhi pemahaman radikal. Baik melalui 

sosialisasi, seminar, serta literatur radikalisme. Literasi informasi mahasiswa 
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dapat mengetahui radikalisme. Sebab, oknum yang menyebarkan informasi 

radikalisme terkadang tidak menyadari dampak dari perbuatannya 

(misinformasi), dengan sengaja menyebarkan (disinformasi), serta menerangkan 

suatu pemahaman yang benar atau salah agar meyakinkan suatu orang atau 

kelompok (propaganda). 

a. Sikap Netral dalam Penyebaran radikalisme 

Bersikap tidak memihak atau sering disebut dengan bersikap netral, jalan 

tengah, atau kompromistis sering dianggap sebagai sikap yang baik bahkan 

sering dianggap sebagai sikap terbaik. Karena dengan menentukan sikap yang 

tidak dilandasi dengan pengetahuan yang tepat maka akan menjadi 

misinformasi. 

Hampir seluruh narasumber yang peneliti wawancarai menyatakan sikap 

netral maupun biasa saja dalam penyebaran informasi radikalisme. Hanya 

narasumber 3 yang menyikapi penyebaran informasi radikalisme dengan 

klarifikasi. 

 Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan narasumber 1, 

menuturkan: 

“Kadang ada yang masuk di akal saya ketika ada yang 

berpaham seperti itu, menyampaikan isi kepalanya. kadang ada 

juga yang tidak sesuai. Sesuainya menurut saya itu mereka itu 

semangat, memiliki gairah yang besar untuk memperjuangkan 

agama islam tetapi menurut saya yang kurang sreg adalah mereka 

ingin mengubah negara kita ini yang notabenenya sebenarnya 

sudah islami karena Nabi Muhammad saja itu tidak pernah 
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mencontohkan bentuk negara Islami itu seperti apa, asalkan 

memberikan kesejahteraan kepada rakyatnya dan memberikan 

peluang besar kepada rakyatnya untuk berkembang, itu sudah 

islami menurut saya. Tidak perlu menetapkan syariat Islam. Syariat 

Islam memang kadang diperlukan di beberapa kondisi tetapi. 

Pancasila jika kita merujuk kepada sila pertama itu sudah islami 

sekali” Narasumber 1. 

“Awalnya saya kurang percaya radikal karena menyangkut 

agama banyak yang percaya banyak juga yang tidak percaya” 

Narasumber 2. 

“Menyesuaikan, misalkan cukup dipahami saja tapi tidak untuk 

diikuti” Narasumber 4. 

“Jika mendapat informasi radikalisme maka narasumber hanya 

memahami tapi tidak diikuti” Narasumber 5. 

“Biasa saja, terima-terima” Narasumber 6. 

“saya menyikapi dengan Biasa saja”. Narasumber 4. 

“Netral saya mempercayai pemerintah karena saya adalah 

rakyatnya di sisi lain saya sebagai penganut agama Islam 

bergantung diri kita pribadi”. Narasumber 8. 

“Hanya mendengarkan karena belum mempelajari lebih dalam”. 

Narasumber 9. 

Sikap netral yang ditujukan oleh hampir keseluruhan narasumber 

menjadi salah satu sikap yang dapat diambil ketika tidak dapat mengevaluasi 

informasi dengan baik dan tidak dilandasi oleh pengetahuan yang mencukupi 

sehingga tidak menjadi salah dalam menentukan sikap. 

b. Sikap Klarifikasi dalam Penyebaran radikalisme 

Derasnya informasi yang mengisi ruang publik entar melalui media 

massa atau media sosial, perlu kecakapan khusus untuk menyaring dan 
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memastikan kebenarannya. Salah satu memastikan kebenaran sebuah informasi 

yakni melalui klarifikasi. 

Berbeda halnya yang diungkapkan oleh 8 narasumber lainnya, 

narasumber 3, 10, 11, 12, 13, 14, serta 15 mengungkapkan: 

Narasumber 3 berpendapat bahwa mengklarifikasi sebelum menerimanya 

adalah suatu sikap dalam menerima informasi  

“Klarifikasi terlebih dahulu agar saya mengetahui esensi informasi 

yang tersebar.” 

Narasumber 10 menerima terminologi radikal namun tetap tabayyun 

dalam menerima informasi 

“Kalau persfektif saya, saya menerima terminologi radikal tapi tidak 

dengan radikalisme karena radikalisme erat kaitannya dengan 

konotasi negatif. Sehingga saya menyikapinya dengan tabayyun 

terlebih dahulu.” 

Narasumber 11 rutin mengikuti kajian-kajian mengenai radikalisme 

sehingga mampu menyaring informasi-informasi yang diterima: 

“Saya pribadi kontra, karena walaupun saya belum cukup ilmu 

mengenai radikalisme, tapi saya paham apa saja kriteria paham 

radikalisme ini. Saya juga sering menghadiri kajian mengenai 

bahaya radikalisme sehingga saya punya bekal ilmu untuk 

membentengi diri dari pemahaman radikalisme ini.” 

Narasumber 12 juga menyatakan hal yang sama dalam menyikapi 

radikalisme yang menyebar: 
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“Sikap saya mengenai radikalisme yaitu saya mengevaluasi dahulu 

sebelum saya memercayai atau menyebarkan informasi agar saya 

tidak menyebarkan informasi yang menyesatkan.” 

Narasumber 13 menyikapi Penyebaran radikalisme dengan 

ketidaksetujuan didasari rendahnya tingkat literasi masayarakat dalam 

mengevaluasi informasi: 

“Sikap saya yang pastinya tidak setuju dengan Penyebaran 

radikalisme karena tingkat literasi masyarakat Indonesia termasuk 

rendah sehingga rentan menerima informasi tanpa melakukan 

evaluasi terlebih dahulu. Urgensi literasi di masyarakat saya harap 

tumbuh dan mampu menyaring serta mengevaluasi informasi 

sebelum diterima.” 

Narasumber 14 menyikapi Penyebaran radikalisme melalui membaca 

kitab ulama sehingga tidak terperdaya lagi: 

“Tabayyun terlebih dahulu sebelum menerima informasi secara utuh 

serta perlu untuk membaca lagi kitab kitab ulama sehingga 

mendapatkan banyak informasi dan wawasan tambahan seputar 

kebenaran agama dalam berpikir sehingga tidak berpaham radikal 

apalagi kalau diwadahi organisasi radikal bisa bahaya.” 

Narasumber 15 menyikapi Penyebaran radikalisme melalui akar 

permasalahan agar tepat dalam mengevaluasinya: 

“Menurut saya untuk menyikapi radikalisme tergantung akar 

permasalahannya seperti apa sehingga saya dapat mengevaluasi 

dengan baik informasinya. Misalnya radikalisme yang berakar pada 

agama tertentu maka kita tidak bisa menerimanya begitu saja karena 

itu adalah suatu kesesatan.” 
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Sikap klarifikasi adalah sikap yang dapat dilakukan ketika mendapatkan 

informasi karena melalui klarifikasi maka akan dengan mudah dalam 

mengetahui dan menentukan sikap dalam suatu informasi. 

Dalam hal menyikapi ketika menerima informasi radikal, uniknya 8 

narasumber menyikapi dengan netral atau biasa saja kecuali narasumber lainnya 

yang menyikapi dengan mengklarifikasi terlebih dahulu. Hal ini tidak sejalan 

dengan teori Mahasiswa sebagai agent of information sekaligus penerus bangsa 

harus memiliki kompetensi lebih agar tidak mudah disusupi pemahaman radikal. 

Melalui sosialisasi, seminar, literatur radikalisme, serta literasi informasi 

mahasiswa bisa lebih mengetahui radikalisme. Sebab, mereka yang 

menyebarkan radikalisme sering kali tidak menyadari dampak dari perbuatannya 

(misinformasi). (Kompasiana.com 2021) 

Makna al-Quran sebagai bacaan dan wahyu pertama al-Quran yang berisi 

perintah membaca, menjadi bukti betapa pentingnya literasi bagi manusia dalam 

mengembangkan ilmu pengetahuan. Maka, kemampuan dan kemauan membaca 

dan menulis dalam arti seluas-luasnya yang kemudian terbingkai ke dalam 

istilah literasi merupakan suatu keniscayaan bagi umat Islam. Sebab membaca 

merupakan pintu masuk dalam memasuki khazanah ilmu pengetahuan yang 

sangat luas. Sedangkan tulisan yang dihasilkan dari aktifitas menulis merupakan 

sebuah bentuk penjagaan, pemeliharaan, dan pengembangan ilmu pengetahuan, 

di mana dengannya dinamika ilmu pengetahuan berjalan dari masa ke masa 
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(Mujib, 2016). Sebagaimana tersurat dalam Muqadimmah Ibnu Khaldun, dengan 

budaya literasi akan memungkinkan masyarakat untuk bisa mengakses informasi 

yang lebih luas dan mendalam, di lain pihak akan berperan dalam 

menyampaikan maksus sesuatu lebih detail. Akan tetapi, hal ini bukan berarti 

tradisi lisan dan hafalan tidak memiliki arti. Sistem lisan dan hafalan di suatu 

saat akan diperlukan dan memiliki nilai lebih dalam soal kepraktisan (Basinun, 

2018). 

2. Cara Mahasiswa dalam Mengevaluasi Informasi Radikalisme 

Penambahan wawasan dan pengetahuan melalui berbagai media 

informasi yang dapat diakses menjadikan Mahasiswa yang mempunyai wawasan 

lebih luas daripada masyarakat pada umumnya, sehingga wajib berkontribusi 

menjadi penyaring informasi di masyarakat. Ketika radikalisme muncul di media 

sosial dan konvensional, radikalisme disaring terlebih dahulu sebelum diterima 

dan disebarluaskan, dievaluasi kebenaran berita tersebut. Jangan sampai 

mahasiswa menjadi agen misinformasi dalam membagikan radikalisme tersebut. 

Berbeda halnya dengan sikap yang hampir semua narasumber netral, 

dalam mengevaluasi informasi radikalisme semua narasumber melakukan 

beragam cara dalam melakukan validasi baik melalui search engine seperti 

Google, media sosial, maupun buku ataupun diskusi 

a. Evaluasi informasi melalui platform digital 
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Evaluasi diimplementasikan sebagai upaya penilaian dengan literatur 

terhadap suatu jaring informasi. Evaluasi di media sosial guna menilai atau 

meneliti layak atau tidak diinformasikannya suatu informasi. Hal ini dilakukan 

agar tidak tersebarnya informasi radikalisme yang tidak dinginkan, dan tidak 

merugikan pihak manapun. 

Narasumber 1 melakukan validasi melalui beragam platform digital 

karena akses informasi yang semakin mudah dan sebelum menerima dan 

menyebarkan informasi secara luas ke masyarakat dapat 

dipertanggungjawabkan: 

“Kita pandai-pandailah memilah dari mana sumber 

informasinya. Sumber yang autentik menurut saya yaitu berasal 

dari situs resmi organisasi seperti NU Online, Suara 

Muhammadiyah, melalui Channel Youtube Jeda Nulis milik 

Habib Husein Jafar yang mengajar kita berfikir secara terbuka 

atau isitilah lainnya bertoleransi kepada paham-paham lain. Jadi 

kita tidak mudah terbawa kepad arus untuk memaksakan 

kehendak kita kepada orang lain”. 

Kemudian jawaban dari narasumber 1 Ditambahkan juga oleh 

narasumber 2, mengatakan: 

“Saya mencari beberapa informasi dari kajian-kajian 

internet maupun media sosial”. 

Hal yang sama juga dilakukan oleh narasumber 3, memvalidasi informasi 

radikalisme yang menyebar melalui platform digital: 

“Google, jurnal”. 
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Seiring perkembangan zaman yang semakin maju maka validasi 

informasi tidak hanya dilakukan secara manual akan tetapi juga dapat dilakukan 

melalui platform digital seperti jurnal serta website-website yang telah berisi 

beragam sumber-sumber valid dan dapat dipertanggungjawabkan. 

b. Evaluasi melalui platform digital, dan literatur 

Evaluasi dengan mengimplementasikan platform digital, literatur, serta 

diskusi menjadi evaluasi yang penting karena dengan menggunakan beragam 

medium untuk mengevaluasi informasi radikalisme akan mengefisienkan serta 

mengefektifkan penjaringan informasi serta meningkatkan khazanah 

pengetahuan. Terdapat 10 narasumber yang mengevaluasi informasi melalui 

medie tersebut. 

Berbeda halnya yang diungkapkan oleh para narasumber di atas, 

narasumber 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, serta 15 mengevaluasi informasi 

radikalisme tidak hnya melaui platform digitl, namun juga melalui buku dan 

diskusi dengan pihak-pihak yang paham mengenai radikalisme. Narasumber 4 

mengungkapkan: 

“Googling, bertanya ke teman yang lebih memahami atau ke 

dosen pada saat pembelajarannya itu sinkron ke radikalisme”. 

Hal yang hampir sama juga diungkapkan oleh narasumber 5: 

“Untuk memvalidasi kebenaran narasumber merujuk pada 

buku yang membahas radikalisme dan google” 
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Narsumber 6 mengevaluasi informasi melalui “Mencari sumber 

referensi mengenai apa itu radikalisme kaitannya. 

“Mencari sumber referensi mengenai apa itu radikalisme dan 

lain-lain”. Narasumber 6 

Narasumber 7 mengevaluasi informasi melalui  menelusuri 

dengan betul informasi tersebut. 

“Dengan cara menelusuri dengan betul informasi tersebut”. 

Narasumber 7  

Narsumber 8 mengevaluasi informasi melalui mendengarkan 

dari berbagai pihak dan kita menyaringnya secara pribadi sesuai dengan 

akal pikiran kita. 

“Di sini juga kita harus sangat jeli kalau mengenai mempercayai 

suatu informasi kita tidak bisa melihat informasi atau 

mendengar informasi dari satu pihak saja kita harus 

menyeimbangkan pendengaran di mana kita harus 

mendengarkan dari berbagai pihak dan kita menyaringnya 

secara pribadi sesuai dengan akal pikiran kita”. Narasumber 

8 

Narasumber 10 mengevaluasi informasi melalui Baca buku 

untuk membentuk sebuah paradigma berfikir, setlah itu diskusi atau bisa 

juga dikontenkan hasil bacaan dan diskusinya. 

“Baca buku untuk membentuk sebuah paradigma berfikir, 

setlah itu diskusi atau bisa juga dikontenkan hasil bacaan 
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dan diskusinya, teruntuk para konten kreator tidak sepatutnya 

menyebarkan berita-berita yang membuat gaduh publik demi 

ketenaran.” Narasumber 10 

Narasumber 11 mengevaluasi informasi melalui memfilter 

lingkungan dan pertemanan saya sampai pun media sosial saya. 

“Saya sangat memfilter lingkungan dan pertemanan saya 

sampai pun media sosial saya. Namun, biasanya di media 

sosial kadang muncul tulisan-tulisan yang mengarah kepada 

radikalisme, jikalau saya mengetahui arahnya ke radikalisme 

maka saya bisa menjaga diri dari pemahaman bahaya tersebut.” 

Narasumber 11 

Narasumber 12 mengevaluasi informasi melalui melalui goggle, 

kajian-kajian, serta bertanya pada Ustaz yang kompeten. 

Saya mengevaluasi melalui goggle, kajian-kajian, serta 

bertanya pada Ustaz yang kompeten dalam bidang 

radikalisme.” Narasumber 12 

Narasumber 13 mengevaluasi informasi melalui menelaah 

apakah informasi yang dibawakan baik melalui sosial media maupun 

referensi lainnya yang sesuai dengan ajaran islam. 

“Dengan cara menelaah apakah informasi yang dibawakan 

baik melalui sosial media maupun referensi lainnya yang 

sesuai dengan ajaran islam, jika sesuai maka tidak akan saya 

tentang tetapi jika tidak sesuai maka saya ajak berdiskusi 

terbuka orang yang mengandung informasi radikalisme 

tersebut.” Narasumber 13 

Narasumber 14 mengevaluasi informasi pemuka agama serta 

media internet. 
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“Kalau saya tidak tahu maka saya bertanya ke orang yang 

tahu, seperti saya datang ke ustadz-ustadz, Pimpinan 

pondok pesantren, MUI (Majelis Ulama Indonesia), Saya 

tanyakan kepada mereka. Media Internet juga media 

penghubung beberapa ustadz juga yang bisa saya tanya, ada 

beberapa juga yang sudah dijawab di internet yang sebelumnya 

karena ditanyakan orang lain. Kebanyakan saya datang ke 

majelis ilmu seperti kajian untuk bertanya, Pernah juga lewat 

WA (Whatsapp) saya tanyakan ke ustadz langsung. Dulu HTI 

(Hizbut Tahrir Indonesia) gencar sekali membagikan di media 

sosial.” Narasumber 14 

Narasumber 15 mengevaluasi informasi radikalisme melalui 

mempelajari agama secara benar sesuai dengan metode yang sudah 

ditentukan oleh para ulama Islam dan mendalami esensi agama agar 

menjadi Muslim yang bijaksana tidak hanya literasi tanpa bimbingan. 

“Mencegah dan mengevaluasi informasi radikalisasi yang 

berkembang di masyarakat perlu dilakukan dengan 

menanamkan jiwa nasionalisme, berpikiran terbuka dan toleran, 

waspada terhadap provokasi dan hasutan, berjejaring dalam 

komunitas perdamaian, dan bergabung dalam damai selain itu 

mempelajari agama secara benar sesuai dengan metode 

yang sudah ditentukan oleh para ulama Islam dan 

mendalami esensi agama agar menjadi Muslim yang 

bijaksana tidak hanya literasi tanpa bimbingan. Serta 

masyarakat jugu harus di berikan pemahaman tentang apa itu 

radikalisme sehingga tdak mudah terpengaruh dan tidak mudah 

menerima secara cepat tanpa pengetahuan terlebih dahulu.” 

Narasumber 15 

Mengevaluasi informasi dengan beragam media menjadi salah satu cara 

yang terbaik karena dengan beragama media yang dapat diakses maka semakin 

mudah serta memperkaya khazanah pengetahuan yang dapat menghindarkan 

serta menyaring informasi radikalisme yang menyebar. 
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c. Evaluasi melalui diskusi 

Diskusi menjadi salah satu media dalam mengevaluasi informasi karena 

dengan diskusi maka perspektif-perspektif yang berbeda dapat kita terima dan 

menjadi toleran dalam menyikapi sesuatu.  

“Sekadar sharing mengenai radikalisme” Narasumber 9. 

Sharing atau diskusi sudah menjadi tugas mahasiswa dalam menyikapi 

sesuatu karena dengan sharing akan memicu dan mengasah sikap kritis 

mahasiswa dan menjadikannya literat sehingga tidak mudah untuk terjerumus 

dalam radikalisme. 

       Dengan menambah wawasan dan pengetahuan radikalisme nanti 

mahasiswa dapat menangkalnya apabila muncul. Mahasiswa yang mempunyai 

wawasan lebih luas daripada masyarakat umumnya, wajib berkontribusi menjadi 

penyaring informasi yang beredar di masyarakat. Ketika suatu berita 

(radikalisme) muncul di media sosial dan konvensional, berita (radikalisme) itu 

harus disaring terlebih dahulu sebelum diterima apalagi disebarluaskan, dicari 

kejelasan dan kebenaran berita tersebut. Jangan sampai mahasiswa malah 

berlomba-lomba untuk membagikan berita (radikalisme) tersebut tanpa 

mengetahui kejelasan dan kebenarannya. (Kompasiana.com 2021).  

Seiring dengan berjalannya waktu, teknologi pun berkembang pesat. 

Dengan begitu, banyak pembaharuan-pembaharuan yang muncul dan semakin 



110 

 

 

 

mempermudah komunikasi antar individu maupun kelompok. Tak hanya itu, 

ditiap media sosial selalu terdapat pembaharuan sistem seperti Facebook yang 

awalnya hanya digunakan untuk chatting serta berbagi posting kini dapat 

digunakan untuk Live Streaming. Banyak orang menggunakan media sosial 

dengan tujuan mengekspresikan dan mengungkapkan perasaan batinnya. Namun 

ada juga yang berbagi kisah inspiratif yang memotivasi orang lain.  

Dalam penggunaan media sosial sebagai mahasiswa diharapkan mampu 

memilah informasi yang benar dan teruji serta informasi yang belum diketahui 

asalnya. Sebab dengan adanya media sosial yang semakin bebas, informasi yang 

masuk cenderung tidak terkontrol dan langsung diterima oleh masyarakat tanpa 

melalui proses filterisasi. Dan lagi tanpa mengetahui kebenarannya masyarakat 

langsung menyebarkan informasi yang didapat dengan dalih membantu. Hal itu 

semakin mempercepat penyebaran paham radikal di media sosial. Percepatan 

paham radikalisme menyebar juga disebabkan oleh akselerasi pengguna internet 

yang meningkat dan dominasi situs-situs hoax dan radikalisme juga masih 

tinggi. 

Sikap yang hampir semua narasumber netral tidak sejalan dengan cara 

narasumber dalam mengevaluasi informasi radikalisme semua narasumber 

melakukan beragam cara dalam melakukan validasi baik melalui search engine 

seperti Google, media sosial, maupun buku ataupun diskusi. Berbeda halnya 

yang diungkapkan oleh para narasumber di atas, narasumber 4 mengevaluasi 
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informasi radikalisme tidak hnya melaui platform digitl, namun juga melalui 

buku dan diskusi dengan pihak-pihak yang paham mengenai radikalisme. 

mengungkapkan. Sedangkan Narasumber 6 hingga 9 tidak menyebutkan secara 

jelas media yang digunakan dalam mengevaluasi informasi radikalisme. 

C. Kemampuan Mahasiswa Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar dalam 

Menangkal Penyebaran Informasi Radikalisme 

Agama Islam mengajarkan penganutnya untuk mengevaluasi segala 

informasi yang didapatnya agar informasi yang nantinya dimanfaatkan maupun 

disebarluaskan akan berdampak positif dan tidak menimbulkan kegaduhan 

dalam masyarakat. Mahasiswa sebagai agen informasi dituntut untuk lebih 

kritis dalam menerima segala informasi sebagaimana dalam Surah Al-Hujurat 

yang terdapat kalimat maka periksalah dengan teliti agar kamu tidak 

menimpakan suatu musibah kepada suatu kaum tanpa mengetahui keadaannya 

yang menyebabkan kamu menyesal atas perbuatanmu itu. Informasi 

radikalisme juga dapat dievaluasi agar tidak berkembang dan dimanfaatkan 

oleh pihak tertentu untuk kepentingan yang bersifat merugikan. 

Oleh karena itu dalam media literasi dapat digunakan oleh individu 

sebagai anggota dari dalam masyarakat, memilah, menyeleksi informasi sesuai 

dengan kebutuhan intelektual yang diinginkan. Literasi informasi terlebih lagi 

media sosial tidak sekedar belajar cara yang benar mengunakanya tetapi justru 

seharusnya bagaimana belajar menggunakan media sosial yang ada saat ini 
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untuk proses penyebaran informasi yang baik, serta teliti dalam hal-hal yang 

bersifat tidak benar ataupun hal-hal yang tidak pasti. 

1. Menangkal Radikalisme secara langsung 

Menangkal radikalisme secara langsung menjadi cara sederhana dan 

mudah diimplementasikan dalam kehidupan bermasyarakat karena dengan 

menyampaikan secara langsung tidak akan terjadi misinformasi yang dapat 

memecah belah. 

Narasumber penelitian dalam menangkal penyebaran informasi 

radikalisme terdapat beragam cara seperti menangkal secara langsung, melalui 

sosial media, secara langsung dan media sosial, serta netral karena belum 

mengetahui secara spesifik informasi radikalisme. Narasumber yang 

menangkal secara langsung yaitu narasumber 8 yang mengatakan bahwa: 

“biasanya ketika kita berkumpul antar mahasiswa cerita tentang 

apa yang terjadi di negara ini seperti Gerakan aparatis yang 

menurut pemerintah radikal. Saya evaluasi dulu informasinya, 

kalau informasi yang tersebar itu cuman hoax maka saya 

akan langsung mengklarifikasi ke teman-teman saya”. 

2. Menangkal melalui media sosial 

Media sosial menjadi media yang efektif serta efisien dalam menangkal 

radikalisme karena Penyebaran radikalisme juga melalui media sosial pun 

sehingga pengguna media sosial yang mendapati informasi radikalisme dapat 
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langsung menanggapi postingan ataupun komentar serta narasi lainnya yang 

berisi radikalisme. 

Berbeda halnya dengan Narasumber 8 yang menangkal radikalisme 

secara langsung, narasumber 2, dan 13 menangkal penyebaran informasi 

radikalisme melalui sosial media karena media sosial menjadi salah satu media 

Penyebaran. 

Narasumber 2 menangkal radikalisme melalui media sosial karena 

mengikuti perkembangan zaman: 

“seiring dengan perkembangan zaman serta merebaknya 

radikalisme di masyarakat melalui media social maka Media 

sosial juga dapat menjadi media untuk memberitahukan 

mengenai bahayanya radikalisme”. 

Sependapat dengan pernyataan narasumber 2, narasumber 13 yang 

menyatakan bahwa media sosial juga dapat menjangkau banyak kalangan: 

“Media WhatsApp (WA) karna mudah dijangkau semua kalangan.” 

Media social menjadi salah satu media Penyebaran radikalisme oleh 

oknum yang ingin menyebarkan pemahamannya secara lebih luas dan tidak 

ekslusif lagi karena dengan memanfaatkan media social maka penyebarannya 

lebih massif dan dapat mencakup khalayak luas. maka Narasumber 2 juga 

menggunakan social media sebagai media preventif informasi radikalisme. 

3. Menangkal radikalisme melalui sosial media serta secara langsung 
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Menyaring informasi yang didapatkan merupakan salah satu cara yang 

dapat dilakukan untuk mencegah pemahaman radikalisme dan tindakan 

terorisme. Hal ini dikarenakan informasi yang didapatkan tidak selamanya benar 

dan harus diikuti, terlebih dengan adanya kemajuan teknologi seperti sekarang 

ini, di mana informasi bisa datang dari mana saja. Sehingga penyaringan 

terhadap informasi tersebut harus dilakukan agar tidak menimbulkan 

kesalahpahaman, di mana informasi yang benar menjadi tidak benar dan 

informasi yang tidak benar menjadi benar. 

Narasumber 1 3, 4 5, 6, 10, 11, 12, 14, serta 15 Memanfaatkan media 

secara langsung maupun elektrnik untuk menangkal penyebaran informasi 

radikalisme agar lebih efektif dan efisien. Hal ini seperti yang dideskripsikan 

oleh narasumber 1. 

“Kembali lagi ke tujuan awal kita bahwa kita ini kuliah di UIN 

harus ditanamkan terlebih dahulu Islam yang betul-betul 

menunjukkan keislamannya bukan islam yang menghakimi 

secara berlebihan. Kita lebih banyak membaca, lebih banyak 

diskusi dengan berbagai pihak baik yang berseberangan dan 

sejalan pemikirannya”. 

Kemudian jawaban dari narasumber 1 Ditambahkan juga oleh 

narasumber 3, mengatakan: 

“Diberitahukan ke masyarakat secara langsung atau melalui 

tulisan-tulisan yang kita bisa posting di internet” 
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Cara menangkal penyebaran informasi radikalisme juga dideskripsikan 

oleh narasumber 4. 

“Kalau dapat dari grup, saya chat person orang yang mengirim, 

saya tanya beliau sumbernya dari mana. Kalau memang 

sumbernya tidak jelas, tidak perlu dibagikan karena kurasa 

hal yang penting harus natau sedangkan hal yang tidak penting 

tidak diberitahun/dishare. Kalau lewat perorangan atau kajian 

saya bertanya bagaimana dia memahami radikalisme itu 
kalau semisal yang dia dapatkan dari orang yang tidak paham 

radikalisme atau belum sepenuhnya paham radikalisme, 

mungkin saya bilang atau tanggapi bahwa apa yang 

disampaikan tidak valid. Kan sesuatu yang disampaikan harus 

valid atau harus kita yakini sendiri”. 

Hal yang sama juga disampaikan oleh narasumber 5. 

“Dengan cara memberitahukan ke lingkungan sekitar secara 

langsung maupun melalui sosial media”. 

Narasumber 6 menganjurkan untuk lebih banyak membaca dahulu agar 

informasi radikalisme yang beredar dapat ditangkal. 

“Rajin membaca dan mengedukasi masyarakat baik secara 

langsung maupun melalui sosial media”. 

Narasumber 10 juga memperkuat jawaban-jawaban narasumber di atas 

dalam upaya menangkal penyebaran informasi radikalisme. 

“Dengan cara memberikan penjelasan yang fakta yang 

benar-benar terbukti”. 

Narasumber 11 menyebarkan nasihat-nasihat atau tulisan-tulisan di 

media sosial untuk membentengi diri dari radikalisme: 
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“Menyebarkan nasihat-nasihat secara langsung atau tulisan-

tulisan di media sosial untuk membentengi diri dari 

radikalisme, baik itu dalam bentuk poster maupun tulisan-tulisan 

yang bersumber dari orang-orang yang paham dan ahli dalam 

hal memberantas penyimpangan tersebut, yaitu ulama/ustadz. 

Saya juga beritahukan langsung ke beberapa saudara dan 

teman.” 

Narasumber 12 Membuka ruang-ruang dialog, diskusi, baik di media 

sosial maupun secara langsung mengedukasi masyarakat: 

“Membuka ruang-ruang dialog, diskusi, baik di media sosial 

maupun secara langsung mengedukasi masyarakat dengan 

menyebarkan wajah islam yang moderat, ramah, welas asih, 

penyayangg dengan cara yang moderat pula bukan dengan cara 

yang radikal, mencegah radikalisme dengan cara radikal akan 

menimbulkan radikalisme baru, indonesia satu indonesia milik 

semua golongan.” 

Narasumber 14 bertanya kepada orang-orang yang berkompeten di 

bidangnya serta menasehati anggota grup media sosialnya: 

“Cara saya dalam memberitahu yaitu dengan bertanya kepada 

orang yang terpercaya misalnya MUI lalu membagikan jawaban 

MUI tersebut. Kalau saya admin grup media sosial tersebut. maka 

saya remove pesannya dulu kemudian menasehati dan 

merangkul untuk diajak Bersama-sama belajar dan bertanya 

tentang hal tersebut pada orang yang terpercaya. Saya orang 

yang sangat aktif bertanya karena memang ingin tahu. Saya akan 

bertanya kepada orang tersebut tentunya dan selayaknya orang 

yang berbeda jawaban antara orang yang satu dengan orang yang 

lainnya saya akan berdiskusi dengan orang tersebut jika 

dimungkinkan. Jika tak ada kesempatan maka saya tinggalkan 

saja dan mengajak orang-orang yang saya kenal untuk berhati-

hati. Jika memang terdapat ciri-ciri Radikalisme terorisme maka 

penting untuk bertanya ke MUI lalu dilaporkan ke kepolisian jika 

memang terbukti.” 
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Narasumber 15 memanfaatkan media sosial dan diskusi untuk menangkal 

radikalisme: 

“Media sosial, Selain itu melalui diskusi juga karena dua media 

ini sangat membantu dalam menangkal informasi radikalisme.” 

Perpaduan pencegahan informasi radikalisme antara media sosial serta 

secara langsung memang lebih memberikan dampak yang lebih besar dan lebih 

luas karena mencakup khalayak luas dapat melalui karya maupun sosialisasi. 

Penyebaran radikalisme juga melalui media sosial serta secara langsung.  

Narasumber penelitian dalam menangkal penyebaran informasi 

radikalisme terdapat beragam cara seperti menangkal secara langsung, melalui 

sosial media, secara langsung dan media sosial, serta netral karena belum 

mengetahui secara spesifik informasi radikalisme. Narasumber yang menangkal 

secara langsung yaitu narasumber 8 yang mengatakan bahwa. Berbeda halnya 

yang diungkapkan oleh narasumber 8, narasumber 2, dan 13 hanya menangkal 

penyebaran informasi radikalisme melalui sosial media. Narasumber 1 3, 4 5, 6, 

10, 11, 12, 14, serta 15 memanfaatkan media secara langsung maupun elektrnik 

untuk menangkal penyebaran informasi radikalisme agar lebih efektif dan 

efisien. Agama Islam mengajarkan penganutnya untuk mengevaluasi segala 

informasi yang didapatnya agar informasi yang nantinya dimanfaatkan maupun 

disebarluaskan akan berdampak positif dan tidak menimbulkan kegaduhan 

dalam masyarakat. Mahasiswa sebagai agen informasi dituntut untuk lebih kritis 
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dalam menerima segala informasi sebagaimana dalam Surah Al-Hujurat yang 

terdapat kalimat maka periksalah dengan teliti agar kamu tidak menimpakan 

suatu musibah kepada suatu kaum tanpa mengetahui keadaannya yang 

menyebabkan kamu menyesal atas perbuatanmu itu. Informasi radikalisme juga 

dapat dievaluasi agar tidak berkembang dan dimanfaatkan oleh pihak-pihak 

tertentu untuk kepentingan-kepentingan yang tentunya bersifat merugikan.
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

A.  Kesimpulan 

Berdasarkan uraian-uraian yang telah dikemukakan sebelumnya, maka 

peneliti membuat kesimpulan dari hasil penelitian yang dapat dilihat sebagai berikut: 

1. Kemampuan Mahasiswa Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar dalam 

Mengidentifikasi Informasi Radikalisme 

Mahasiswa Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar memiliki 

beragam cara dalam mengidentifikasi informasi radikalisme, dimulai dari 

identifikasi kegiatan atau kelompok ekstrem, secara epistimologi, serta 

identifikasi secara umum. Terdapat tiga macam sumber penyebaran informasi 

radikalisme yaitu secara konvensional, non-konvensional, serta penggabungan 

keduanya. 

2. Kemampuan Mahasiswa Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar dalam 

mengevaluasi berbagai informasi Radikalisme 

Dalam menyikapi informasi radikal, uniknya hampir semua menyikapi 

dengan netral atau biasa saja. Mengevaluasi informasi radikalisme dilakukan
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dengan beragam cara seperti melalui search engine Google, media sosial, literatur, 

diskusi, serta kajian keagamaan. 

3. Kemampuan Mahasiswa Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar dalam 

Menangkal Penyebaran Informasi Radikalisme 

Mahasiswa Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar dalam 

menangkal penyebaran informasi radikalisme memiliki beragam cara seperti 

menangkal melalui kajian keagamaan serta diskusi, melalui penggunaan sosial 

media, melalui kajian keagamaan dan sosial media, serta netral karena belum 

mengetahui secara spesifik informasi radikalisme.  

B. Saran 

       Adapun saran yang dapat peneliti berikan demi kemajuan literasi informasi 

mahasiswa dalam menangkal radikalisme sebagai berikut: 

1. Sebagai civitas academica, peneliti menyarankan agar mahasiswa mampu 

dalam memahami serta mengidentifikasi informasi radikalisme dengan 

kemampuan literasi informasi, agar dapat dicegah sejak dini. Serta tidak 

menimbulkan kegaduhan dalam masyarakat 

2. Peningkatan mutu kurikulum pendidikan perguruan tinggi juga dapat menjadi 

media peningkatan literasi informasi mahasiswa. 

3. Sosialisasi, seminar, pengejawantahan pancacita rektor yaitu moderasi 

beragama yang berakar, serta kegiatan-kegiatan preventif lainnya lebih 
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ditingkatkan lagi agar mahasiswa mampu menjadi literat dan tidak mudah 

tertipu.  

4. Literasi informasi memiliki pengaruh terhadap kemampuan mahasiswa dalam 

menangkal radikalisme. Mahasiswa dengan literasi informasi yang tinggi 

tentunya memiliki kebijaksanaan dalam mengolah informasi dari pada 

mahasiswa dengan literasi informasi sedang maupun rendah. Diharapkan 

stakeholder dapat menumbuhkan serta mengaplikasikan literasi informasi pada 

diri mahasiswa dengan beragam cara. 
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Lampiran I 

PEDOMAN WAWANCARA 

Identitas Narasumber  

Nama    : 

Jurusan   : 

Fakultas   : 

Semester   : 

Waktu/Tanggal Wawancara : 

1. Bagaimana pemahaman anda tentang radikalisme? 

2. Apakah anda pernah mendapatkan informasi radikalisme? 

3. Darimana anda mendapatkan informasi tersebut? 

4. Bagaimana metode penyebaran radikalisme menurut anda? 

5. Bagaimana cara anda dalam mengidentifikasi informasi tersebut? Apakah 

radikal atau tidak 

6. Bagaimana sikap anda ketika menerima informasi radikalisme? 

7. Bagaimana cara anda mengevaluasi informasi radikalisme tersebut? 

8. Apa dampak informasi tersebut bagi anda? 

9. Bagaimana pandangan anda ketika informasi tersebut menyebar di masyarakat 

luas? 

10. Bagaimana cara anda dalam menangkal ataupun memberitahukan bahwa 

informasi tersebut radikal?  
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Daftar Identitas Narasumber di Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar 

No. Nama 

Narasumber 

Fakultas Latar 

Belakang 

Tanggal 

Wawancara 

Keterangan 

1. 
Risky 

Iswandi 

Adab dan 

Humaniora 

Lembaga 

Dakwah 

Senin, 22 

Agustus 2022 

Narasumber 

1 

2. 

Nanda 

Fitriyani 

Kedokteran 

dan Ilmu 

Kesehatan 

Organisasi 

Kemahasiswaan 

Senin, 29 

Agustus 2022 

Narasumber 

2 

3. 

Zukifli Sains dan 

Teknologi 

Lembaga 

Dakwah 

Kamis, 1 

September 

2022 

Narasumber 

3 

4. 

Husnul Ushuluddin 

dan Filsafat 

Organisasi 

Kemahasiswaan 

Jumat, 2 

September 

2022 

Narasumber 

4 

5. 

Hasiah Ekonomi 

dan Bisnis 

Islam 

- 

Rabu, 7 

September 

2022 

Narasumber 

5 

6. 

Andi Dirga 

Anugrah 

Sains dan 

Teknologi - 

Kamis, 8 

September 

2022 

Narasumber 

6 

7. 
Rizky 

Amaliah 

Dakwah 

dan 

Komunikasi 

- 

Senin, 12 

September 

2022 

Narasumber 

7 

8. 
Chairil Amril 

Syam 

Tarbiyah 

dan 

Keguruan 

Lembaga 

Dakwah 

Rabu, 14 

September 

2022 

Narasumber 

8 

9. Ian Hidayat 
Syariah dan 

Hukum 

Organisasi 

Kemahasiswaan 

Kamis, 15 

September 

2022 

Narasumber 

9 

10. 

Adam 

Fortuna 

Yusuf 

Ranterapa' 

Adab dan 

Humaniora 

Organisasi 

Kemahasiswaan 

Minggu, 14 

Februari 

2023 

Narasumber 

10 

11 Sakinah 

Tarbiyah 

dan 

Keguruan 

- 

Selasa,14 

Februari 

2023 

Narasumber 

11 

12. 
Abu Ibrahim 

Ilham 
 

Lembaga 

Dakwah 

Minggu, 12 

Februari 

Narasumber 

12 
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2023 

13. Sonia 

Tarbiyah 

dan 

Keguruan 

Organisasi 

Kemahasiswaan 

Rabu, 22 

Februari 

2023 

Narasumber 

13 

14. 
Muh. Idul 

Awal 

Tarbiyah 

dan 

Keguruan 

Lembaga 

Dakwah 

Minggu, 14 

Februari 

2023 

Narasumber 

14 

15. Muliati 
Adab dan 

Humaniora 
- 

Rabu, 22 

Februari 

2023 

Narasumber 

15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lampiran II 
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DOKUMENTASI PENELITIAN 

DOKUMENTASI WAWANCARA 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3. Wawancara dengan Narasumber 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2. Wawancara dengan 

Narasumber 2 
Gambar 1. Wawancara dengan 

Narasumber 5  

Gambar 4. Wawancara dengan 
Narasumber 3  

Gambar 5. Wawancara dengan 

Narasumber 8  
Gambar 6. Wawancara dengan 

Narasumber 4  
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Gambar 9. Wawancara dengan Narasumber 2 

Gambar 8. Wawancara dengan 

Narasumber 9  

Gambar 7. Wawancara dengan Narasumber 7 

Gambar 11. Wawancara dengan Informan 
10 

Gambar 10. Wawancara dengan Informan 13 
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Gambar 12. Wawancara dengan Informan 12 Gambar 14. Wawancara dengan Informan 14 

Gambar 13. Wawancara dengan Informan 11 Gambar 15. Wawancara dengan Informan 15 
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Lampiran III 

SURAT PENELITIAN 
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Lampiran IV 

Surat Keterangan Bebas Plagiat 
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