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ABSTRAK 
 

Nama   : ANDI SYAHRUL GUNAWAN 
NIM   : 30500119017 
Judul  :Persepsi Mahasiswa Pecinta Masjid UIN Alauddin 

Makassar Mengenai Pluralisme Agama 
 

 
Penelitian ini membahas tentang Persepsi Mahasiswa Pecinta Masjid UIN 

Alauddin Makassar mengenai Pluralisme Agama. Rumusan masalah dalam 
penelitian ini, yaitu: (1) Persepsi Mahasiswa Pecinta Masjid UIN Alauddin 
Makassar mengenai Pluralisme Agama, (2) Proses Interaksi Sosial Mahasiswa 
Pecinta Masjid UIN Alauddin Makassar. 

Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan menerapkan pendekatan 
sosiologi dan fenomenologi. Data-data diperoleh melalui wawancara dengan Ketua 
Umum, pembina, pengurus, MPM serta observasi di lapangan disertai kajian 
kepustakaan yang relevan. Data-data kemudian diolah, dianalisis hingga melalui 
tahap reduksi lantas menuju tahap penarikan kesimpulan. 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa (1) MPM menolak pluralisme 
agama yang menyatakan bahwa semua agama itu sama, selain itu kebanyakan para 
kader memiliki pemahaman yang masih minim tentang pluralisme agama. Tapi di 
sisi lain MPM tetap bersikap plural dalam konteks muamalah saja. (2) Proses 
interaksi dari para kader MPM di lingkungan kampus maupun di lingkungan 
masyarakat luas tergolong cukup baik, mereka juga tetap menerapkan tiga indikator 
interaksi sosial (kerja sama, akomodasi dan asimilasi) di setiap gerakan mereka dan 
selalu menjalin hubungan atau ukhuwah yang erat baik internal maupun eksternal 
MPM. Mereka tetap melakukan kerja sama dengan organisasi lain dalam 
melakukan kegiatan, menerapkan akomodasi dalam organisasi jika terjadi 
perseteruan diantara para kader dan tetap menerapkan asimilasi di setiap kegiatan 
serta tetap ,mengikuti perkembangan zaman sesuai dengan kebutuhan MPM itu 
sendiri.    
 Implikasi dari penelitian ini diharapkan dapat melengkapi informasi 
penelitian yang relevan dan bisa menjadi tolak ukur MPM dalam melakukan 
kegiatan maupun seminar agar kedepannya mereka bisa mengangkat tema atau isu 
polemik yang ada di tengah masyarakat serta menjadi bahan pertimbangan agar 
kedepannya MPM dapat mengundang pemateri yang kompeten terkait persoalan 
atau isu polemik seperti pluralisme, radikalisme dan semacamnya.  
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Indonesia merupakan negara dengan kemajemukan yang beragam mulai 

dari bahasa, etnis, ras, budaya dan agama, di dalam aspek agama sendiri ada 

beberapa agama yang diakui secara formal oleh pemerintah dan diyakini oleh 

masyarakat Indonesia serta ada beberapa keyakinan dan aliran-aliran kepercayaan 

yang diakui oleh pemerintah.  

Keragaman yang ada di Indonesia merupakan sebuah kebhinekaan yang 

tidak bisa dipungkiri, sehingga segala perbedaan yang terdapat dalam keragaman 

tersebut merupakan suatu ketentuan alam atau sunnatullah yang dimiliki di 

Indonesia. Namun tidak jarang kita lihat bahwa justru dengan persoalan keragaman 

yang dapat memicu konflik, hal ini bisa saja terjadi jika suatu agama, kebudayaan, 

ras maupun bahasa tidak saling mendukung dan memahami satu sama lain.  

Pluralitas yang ada merupakan suatu keniscayaan yang harus di pahami dan 

direnungi oleh setiap ummat, kesadaran masyarakat beragama menjadi sebuah 

kunci keberlangsungan dalam menjalankan ritual dan ibadah masing-masing bagi 

pemeluk agamanya. Tuhan menyatakan bahwa salah satu diciptakannya keragaman 

tersebut ialah agar manusia saling mengenal satu sama lain. Sebagaimana dalam 

Q.S. Al-Hujurat/49:13 yang berbunyi : 

قبََاۤىِٕلَ لِتعََارَفوُْا ۚ اِنَّ  انُْثٰى وَجَعَلْنٰكُمْ شُعوُْباً وَّ نْ ذكََرٍ وَّ  يٰٰٓايَُّهَا النَّاسُ اِنَّا خَلَقْنٰكُمْ م ِ

ِ اتَْقٰ  َ عَلِيْمٌ خَبِيْرٌ اكَْرَمَكُمْ عِنْدَ اللّٰه ىكُمْ ۗاِنَّ اللّٰه    
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Terjemahnya : 

“Wahai manusia, sesungguhnya Kami telah menciptakan kamu dari seorang 

laki-laki dan perempuan. Kemudian, Kami menjadikan kamu berbangsa-

bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang 

paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. 

Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Teliti.”1 

  

Keragaman atau pluralitas tersebut tidak diciptakan sebagai pemicu untuk 

saling bermusuh-musuhan 

Pluralisme berasal dari kata plural dan isme, plural berarti banyak (jamak) 

sedanngkan isme berarti paham. Pluralisme tidak hanya berbicara tentang aspek 

teologis saja tetapi juga berbicara sisi sosial kehidupan bermasyarakat yang 

beragam. Pluralitas agama atau pluralisme seringkali menjadi sebab terjadinya 

problema sosial yang mengganggu kesatuan masyarakat, tidak ada masyarakat 

beragam yang terhindar dari perseturuan etnik dan komunal. Immanuel Kant dalam 

Kennedy seperti yang di kutip oleh Jojon Suhendar, beliau mengemukakan bahwa 

setidaknya ada dua penyebab yang dapat memecah belah rakyat, yaitu agama dan 

bahasa.2 

Fenomena pluralisme yang ada di tengah-tengah masyarakat merupakan 

realitas sekaligus sebagai isu sosial di kalangan pemuka agama dan akademisi. 

Sejak pluralisme dan dialog antarumat beragama mulai diangkat oleh kaum Kristen 

protestan di dunia barat, sejak itu persoalan pluralisme mulai eksis dan fenomenal, 

                                                           
1 Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahan (Depok: Penerbit  SABIQ, 2009), 

h.517. 
2Jojon Suhendar, “Persepsi Mahasiswa Fakultas Ushuluddin UIN Syarif Hidayatullah 

Jakarta terhadap Pro Kontra Kepemimpinan Non-Muslim di Indonesia” skripsi (Jakarta:Fakultas 

Ushuluddin UIN Syarif Hidayatullah Jakarta 2018):h.1 
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bukan hanya di kalangan pemuka agama Kristen begitupun di kalangan agamawan 

muslim.  

Isu pluralisme tidak hanya gencar diperbincangkan di kalangan agamawan 

tetapi mulai merambat di kalangan mahasiswa yang berkecimpung di dunia 

akademik. Pandangan mahasiswa mengenai pluralisme beragam, ada beberapa 

mahasiswa yang pro dan kontra terhadap isu pluralisme. Perbedaan pandangan 

mahasiswa mengenai pluralisme tidak jarang memicu terjadinya gesekan dan 

disharmonisasi antar mahasiswa. Pengaruh keagamaan, paham dan ideologi dari 

timur tengah bisa saja memicu terjadinya disharmonisasi. Pasca kedatangan islam 

di Indonesia, relasi masyarakat Indonesia dengan timur tengah sangat erat. Relasi 

yang erat tersebut dikarenakan posisi timur tengah sebagai pusat yang selalu 

dijadikan tolak ukur umat islam dalam melaksanakan segala sesuatu. Dari 

hubungan tersebut, lalu muncul berbagai bentuk jaringan, baik jaringan keulamaan, 

jaringan gerakan dakwah maupun jaringan gerakan politik. Kini, gerakan radikal 

maupun paham eksklusif dalam beragama telah menyusup dalam beragam 

organisasi. 

Islam melihat perbedaan sebagai hal yang sudah lazim dan merupakan 

ketetapan Tuhan Yang Maha Esa. Mereka yang tidak bisa menerima perbedaan atau 

pluralitas berarti mengingkari ketetapan Tuhan. Penerimaan terhadap pluralitas 

tidak hanya dengan pernyataan semata tetapi harus disertai dengan penerimaan 

secara lapang dan menghargai segala perbedaan yang ada tanpa menghakimi satu 

sama lain. 
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Pertumbuhan gerakan-gerakan islam di nusantara seringkali disebut sebagai 

bentuk kebangkitan islam, tapi di sisi lain gerakan-gerakan tersebut menjadi pemicu 

berkurang atau bahkan menghilangkan sikap pluralitas masyarakat dalam 

beragama. Munculnya gerakan-gerakan yang radikal atau fundamentalis 

memberikan ciri khas yang lebih normatif dan cenderung terkurung dalam nilai-

nilai eksklusif dan bersifat fundamentalisme. Walaupun demikian ciri khas tersebut 

ada yang berfokus pada paham radikal dan adapula yang moderat. Gerakan-gerakan 

Islam dan organisasi yang radikal dapat diwakili oleh fenomena Hizbut Tahrir 

Indonesia (HTI) dan FPI. Paham radikalisme agama juga muncul dalam bentuk 

doktrinisasi kampus oleh gerakan-gerakan yang ekstrimis dalam beragama. 

Dampak dari adanya radikalisme agama adalah menafikkan keberagaman dalam 

masyarakat majemuk dan tertutupnya dialog antar pemeluk agama yang berbeda.3  

Sebagian kampus di Sulawesi khususnya di Sulawesi Selatan juga menjadi 

tempatnya para aktivis dakwah kampus dari setiap gerakan maupun organisasi, 

berbagai macam bentuk doktrinasisasi menjadi latar belakang lahirnya bentuk 

pemikiran yang beraneka ragam baik yang moderat, liberal, radikal dan sebagainya. 

UIN Alauddin Makassar menjadi salah satu kampus yang memiliki berbagai macam 

lembaga dakwah maupun organisasi islam. 

Mahasiswa Pecinta Masjid (MPM) merupakan salah satu organisasi 

independen bermanhaj Ahlussunnh wal Jama’ah yang bergerak di bidang dakwah 

dan berlokasi di UIN Alauddin Makassar, terkhusus di masjid kampus yang menjadi 

                                                           
3Yohanes Budiarto, dkk, Memahami Realitas Sosial Keagamaan (Jakarta: Kementrian 

Agama RI Badan Litbag dahirn Diklat Puslitbang Kehidupan Keagamaan Jakarta, 2015), h. 4-5 
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sekretariat MPM. Al-Qur’an dan as-Sunnah merupakan landasan dan tolak ukur 

mereka dalam menjalankan misi dakwah. MPM memiliki pemahaman yang 

berbeda dengan kelompok atau organisasi keagamaan yang ada di UIN Alauddin. 

MPM merupakan organisasi independent yang berfokus di bidang dakwah terutama 

dalam hal pengajaran dan pengakajian Al-Qur’an. 

Berdasarkan apa yang telah diuraikan di atas, maka penulis tertarik untuk 

melakukan penelitian terkait bagaimana persepsi Mahasiswa Pecinta Masjid UIN 

Alauddin Makassar tentang Pluralisme Agama yang dianggap sangat menarik untuk 

dijadikan objek penelitian sehingga kita dapat mengetahui cara pandang atau 

persepsi kader MPM mengenai Pluralisme Agama. 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di atas, maka penulis 

merumuskan beberapa masalah sebagai berikut : 

1. Bagaimana persepsi Mahasiswa Pecinta Masjid (MPM) UIN Alauddin 

Makassar mengenai Pluralisme Agama? 

2. Bagaimana proses interaksi sosial Mahasiswa Pecinta Masjid UIN Alauddin 

Makassar?  

C. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus 

1. Fokus Penelitian 

Terkait dengan latar belakang yang telah dipaparkan diatas, maka rencana 

penelitian ini difokuskan topiknya pada “Persepsi Mahasiswa Pecinta Masjid 

UINAM mengenai Pluralisme Agama”. Penulis berusaha untuk mencari dan 

menggali informasi yang terkait dengan persepsi Mahasiswa Pecinta Masjid 
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UINAM mengenai Pluralisme Agama, serta faktor yang menyebabkan persepsi 

mahasiswa terpecah menjadi dua. 

2. Deskripsi Fokus 

Adapun, mengenai tentang deskripsi fokus, untuk menghindari 

kesalahpahaman maka penulis menjabarkan beberapa istilah yang sesuai dengan 

judul penelitian, sebagai berikut : 

a. Persepsi Mahasiswa 

Persepsi adalah kegiatan mengartikan dan menafsirkan informasi sensoris 

guna memberikan gambaran atau pemahaman tentang sesuatu. Persepsi dapat 

diartikan sebagai suatu proses pengamatan seseorang terhadap lingkungan dengan 

menggunakan indra yang dimiliki sehingga ia menjadi tahu dan sadar akan segala 

sesuatu yang ada di lingkungannya. Dapat disimpulkan bahwa persepsi adalah 

sebuah proses pemaknaan seseorang terhadap sesuatu. 

b. Pluralisme Agama 

Pluralisme berarti suatu sistem kemajemukan yang ada dan menerimanya 

sebagai realita dan berusaha bersikap sebaik mungkin atau bersikap toleran dan 

tasamuh terhadap perbedaan. Pluralisme agama tidak hanya sekedar pemahaman 

terhadap eksistensi agama-agama lain, melainkan sebagai akar toleransi serta 

menciptakan kehidupan harmonis antarumat beragama. 

c. Organisasi Mahasiswa Pecinta Masjid (MPM) 

Mahasiswa Pecinta Masjid merupakan sebuah pergerakan mahasiswa yang 

berfokus pada bidang dakwah bermanhaj Ahlussunnah wal Jama’ah yang bergerak 
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di lingkungan kampus UIN Alauddin Makassar. Landasan atau dasar pergerakan 

MPM adalah al-Qur’an dan as-Sunnah. 

D. Kajian Pustaka 

Kajian pustaka merupakan salah satu usaha yang dilakukan penulis dalam 

mengumpulkan data atau tulisan yang berkaitan erat dengan judul penelitian yang 

dilakukan sebagai bahan untuk membandingkan agar data yang diteliti lebih jelas 

dan relevan. Penelitian yang berkaitan dengan pluralisme agama sudah banyak 

yang dilakukan oleh peneliti sebelumnya, namun penelitian yang terdahulu 

tentunya berbeda dengan penelitian ini baik dari segi objek, subjek maupun lokasi 

penelitian. Beberapa data atau tulisan yang berkaitan dengan judul yang diajukan 

penulis ialah sebagai berikut: 

Pertama, skripsi yang ditulis oleh Nisma yang berjudul Persepsi Aktivis 

Lembaga Dakwah Kampus Al-Jami’UIN Alauddin Makassar Tentang Pluralitas 

tahun 2017.4 Penelitian dalam skripsi ini membahas tentang paham pluralitas dan 

memfokuskan objek penelitiannya terhadap aktivis LDK Al-Jami’ UIN Alauddin 

Makassar. Skripsi ini berfokus terhadap pandangan aktivis mahasiswa LDK Al-

Jami’ UIN Alauddin Makassar tentang pemahaman pluralitas dari sudut pandang 

aktivis. Kesimpulan dari skripsi tersebut adalah tentang bagaimana pandangan 

aktivis LDK terhadap pluralitas, banyak kemudian pandangan yang diutarakan oleh 

aktivis LDK ada yang moderat dan ada yang cenderung ke eksklusif tapi pada 

dasarnya pandangan mereka bermakna sama yaitu para aktivis mendukung sikap 

                                                           
4 Nisma, “Persepsi Aktivis Lembaga Dakwah Kampus Al-Jami’ UIN Alauddin Makassar 

tentang Pluralitas”, skripsi (Makassar:Fakultas Ushuluddin dan Filsafat UIN Alauddin Makassar 

2017): h.47. 
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pluralitas. Kecenderungan sikap pluralitas aktivis LDK hanya dalam lingkup 

muamalah saja tidak dalam konteks aqidah. 

Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian yang menulis teliti yaitu 

berada pada metode dan fokus penelitian. Penelitian ini sama-sama menggunakan 

metode penelitian kualitatif dan fokus penelitiannya berfokus tentang persepsi 

terhadap pluralisme. Perbedaanya dapat ditemukan pada objek penelitian, 

penelitian sebelumnya menjadikan aktivis mahasiswa LDK Al-Jami’ sebagai objek 

penelitiannya sedangkan penelitian ini menjadikan mahasiswa Majelis Pecinta 

Masjid sebagai objek penelitian. 

Kedua, jurnal yang ditulis oleh Hamiruddin dengan judul “Dakwah dan 

Perdebatan Pluralisme Agama pada tahun 2019.5 Jurnal tersebut berisi tentang 

urgensi dakwah di tengah paham pluralisme dan pandangan para tokoh islam 

tentang pluralisme, respon para tokoh islam terhadap pluralisme ditunjukkan dalam 

jurnal tersebut baik yang pro maupun yang kontra dengan argumentasi atau alasan 

masing-masing. Pada dasarnya jurnal tersebut membahas tentang kiat-kiat yang 

dilakukan dalam berdakwah di tengah paham pluralisme. 

Persamaan dari kedua penelitian ini adalah pada metode dan fokus 

penelitian. Penelitian ini sama-sama menggunakan metode kualitatif dan fokus 

penelitiannya mengkaji tentang pluralisme agama. Adapun perbedaanya terletak 

pada objek penelitian, objek penelitian pada jurnal tersebut berfokus pada 

                                                           
5Hamiruddin, “Dakwah dan Perdebatan Pluralisme Agama” Tabligh 20 No 2 (2019):h 331-

347. 
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pandangan para tokoh islam mengenai pluralisme dan strategi dakwah di tengah 

paham pluralisme. 

Ketiga, skripsi yang ditulis oleh Nirwana Amir dengan judul “ Persepsi 

Aktivis Akhwat Mahasiswa Pecinta Masjid (MPM) UIN Alauddin Makassar 

tentang Berbagai Isu Gender dan Feminisme” pada tahun 2018.6 Hasil 

penelitiannya menjelaskan bagaimana pandangan aktivis akhwat MPM mengenai 

isu gender dan feminisme. Sebagian besar persepsi yang diungkapkan oleh aktivis 

akhwat MPM kurang atau bahkan tidak mendukung adanya paham gender dan 

feminisme, semua itu disebabkan karena para aktivis cenderung literal dalam 

memaknai ayat-ayat suci. 

Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian yang penulis angkat yakni 

terletak pada metode dan objek penelitian yang diterapkan. Penelitian ini sama-

sama menggunakan metode kualitatif dan meneliti MPM UIN Alauddin. 

Perbedaanya bisa dilihat dari fokus atau topik penelitian yang bertolak belakang. 

Penelitian sebelumnya membahas tentang persepsi aktivis akhwat MPM mengenai 

isu gender dan feminisme yang cenderung tekstual dalam memaknai ayat-ayat suci, 

sedangkan penelitian yang diangkat oleh peneliti bertujuan untuk mengetahui 

persepsi mahasiswa MPM mengenai pluralisme agama. 

Keempat, jurnal yang ditulis oleh Johan Setiawan yang berjudul “ Pemikiran 

Nurcholis Madjid tentang Pluralisme Agama dalam Konteks Keindonesiaan” pada 

                                                           
6 Nirwana Amir “Persepsi Aktivis Akhwat Mahasiswa Pecinta Masjid (MPM) UIN 

Alauddin Makassar tentang Berbagai Isu Gender dan Feminisme”, skripsi (Makassar:Fakultas 

Ushuluddin dan Filsafat UIN Alauddin Makassar 2018): h.35. 
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tahun 2019.7 Kesimpulannya menjelaskan tentang pandangan Nurcholis Madjid 

mengenai pluralisme agama dalam konteks keindonesiaan, penelitian ini 

mengemukakan pandangan Nurcholis Madjid tentang pluralisme agama. 

Pluralisme agama dalam pandangan Nurkholis Madjid merupakan sebuah realitas 

yang harus di terima sebagai bentuk rencana Allah swt yang sudah jelas 

berpedoman pada al-Quran dan hadis Nabi. 

Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian ini adalah terletak pada 

fokus penelitian yang sama-sama membahas tentang Pluralisme Agama. 

Perbedaannya dapat ditemukan pada objek penelitian, penelitian sebelumnya 

menjadikan pemikiran Nurcholis Madjid sebagai objek penelitian, sedangkan 

penelitian ini menjadikan Mahasiswa Pecinta Masjid sebagai objek dalam 

penelitian yang dilakukan. 

Kelima, skripsi yang ditulis oleh Hilman Abdurrahman dengan judul 

“Pluralisme Agama Perspektif Djohan Effendi” pada tahun 2022.8 Kesimpulannya 

menjelaskan perspektif Djohan Effendi tentang Pluralisme Agama, hasil 

penelitiannya mengemukakan beberapa poin utama yang dapat ditarik dari konsep 

Pluralisme Agama Djohan Effendi yaitu ; pertama, sikapi manusia dengan cara 

yang manusia. Kedua, jangan menghakimi ajaran orang lain atas ego sendiri yang 

tidak bisa menerima keyakinan yang berbeda dengan kita. Ketiga, konsistensi 

dalam berbuat. 

                                                           
7 Johan Setiawan, “Pemikiran Nurcholis Madjid Tentang Pluralisme Agama dalam Konteks     

Keindonesiaan” Zawiyah 5 No 1 (2019): h 21-38. 
8 Hilman Abdurrahman “ Pluralisme Agama Perspektif  Djohan Effendi”, skripsi 

(Jakarta:Fakultas Ushuluddin UIN Syarif Hidayatullah Jakarta 2022): h.54. 
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Persamaan penelitian tersebut dengan penelitianyag penulis angkat terletak 

pada fokus penelitiannya yang sama-sama membahas tentang Pluralisme Agama. 

Sedangkan perbedaanya dapat kita lihat dari objek penelitian, penelitian 

sebelumnya menjadikan perspektif Djohan Effendi sebagai objek penelitian, 

sedangkan penelitian ini menjadikan persepsi Mahasiswa Pecinta Masjid (MPM) 

sebagai objek dalam penelitian. 

E. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

a. Untuk mengetahui bentuk persepsi mahasiswa Mahasiswa Pecinta Masjid 

(MPM) UIN Alauddin Makassar mengenai Pluralisme Agama 

b. Untuk mengetahui proses interaksi sosial Mahasiswa Pecinta Masjid (MPM) 

UIN Alauddin Makassar 

2. Manfaat Penelitian 

a. Manfaat Teoritis 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan keilmuan mengenai 

paham Pluralisme Agama dan persepsi mahasiswa terhadap Pluralisme Agama bagi 

para akademisi, terkhusus pada akademisi Fakultas Ushuluddin dan Filsafat. 

b. Manfaat Praktis 

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi rujukan dan sumber informasi 

tambahan mengenai data analisis kepada penelitian yang seruspa di masa 

mendatang terutama untuk mahasiswa Studi Agama-agama dalam melakukan 

penelitian tentang paham Pluralisme Agama dikalangan mahasiswa. 
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BAB II 

TINJAUAN TEORITIS 

A. Persepsi Mahasiswa 

1. Persepsi  

Menurut Bimo Walgito, persepsi adalah suatu proses dimana individu 

menerima rangsangan melalui panca inderanya, atau disebut juga dengan proses 

pengindraan. Namun, proses tersebut tidak berhenti begitu saja, stimulus berlanjut 

dan proses selanjutnya adalah persepsi. Dalam proses persepsi, persepsi dapat 

mempengaruhi persepsi. Selain itu, dalam Sumanto, William James menjelaskan 

bahwa persepsi terdiri dari informasi dari lingkungan yang ditangkap oleh indera 

kita dan sebagian berasal dari pemrosesan ingatan/rekoleksi kita (yang dibalas 

berdasarkan pengalaman kita).9 

Istilah persepsi biasanya digunakan untuk mengungkapkan pengalaman dari 

suatu objek atau peristiwa yang dialami. Ini didefinisikan sebagai proses yang 

menggabungkan dan mengatur informasi sensorik kita untuk dikembangkan 

sedemikian rupa sehingga memungkinkan kita untuk memahami lingkungan kita, 

termasuk diri kita sendiri. 

Berdasarkan definisi di atas, persepsi dapat diartikan sebagai pandangan 

penilaian seseorang setelah menerima rangsangan dari luar yang diketahui panca 

indera. Rangsangan ini kemudian berkembang menjadi pemikiran yang 

                                                           
9Sumanto, Psikologi Umum, (Yogyakarta: CAPS, 2014), h. 53.  
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mengarahkan orang tersebut untuk melihat suatu peristiwa atau kejadian, seperti 

pandangan.seseorang terhadap moderasi beragama. 

a. Jenis-Jenis Persepsi 

Persepsi terbagi menjadi dua bagian, yang pertama adalah persepsi terhadap 

objek (lingkungan fisik) dan yang kedua adalah persepsi terhadap orang atau sosial. 

Ada perbedaan antara konsep-konsep ini. Bedanya, objek dipersepsikan melalui 

institusi fisik sedangkan orang dipersepsikan melalui simbol verbal dan nonverbal. 

Kognisi objek responsif terhadap fitur eksternal dan manusia responsif terhadap 

fitur eksternal dan objek dalam serat tidak responsif ketika manusia responsif.10 

b. Ciri-ciri Persepsi 

Ciri-ciri persepsi dibagi menjadi beberapa bagian, yakni: 

1) Modalitas, artinya rangsangan yang diterima harus sesuai dengan kategori 

masing-masing indra. 

2) Dimensi ruang, yaitu persepsi terhadap sifat-sifat spasial seperti atas dan 

bawah, tinggi dan rendah,bidang sempit dan lain-lain. 

3) Dimensi waktu, yakni persepsi tidak dapat dipisahkan dari dimensi waktu 

seperti cepat atau lambat, tua atau muda dan lain-lain. 

4) Struktur konteks, yakni keseluruhan yang menyatu antara objek-objek atau 

gejala dengan suatu konteks. 

                                                           
10Deddy Mulyana, Ilmu Komunikasi, (Bandung: PT Rosda Karya Offset, 2015), h. 184.  
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5) Dunia penuh arti, yaitu kecenderungan untuk melakukan observasi atau 

pengamatan tentang gejala-gejala yang penting bagi seseorang dalam 

kaitannya dengan diri sendiri.11 

c. Faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi. 

Menurut Rhenald Kasali,12 persepsi dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu 

: 

1) Latar belakang budaya dimana sistem nilai yang dianut sangat 

mempengaruhi persepsi. Semakin berbeda budaya antar dua orang, maka 

semakin berbeda persepsi mereka tentang realitas. 

2) Pengalaman masa lalu. Audience biasanya memiliki beberapa pengalaman 

tentang topik yang sedang dibahas semakin intens hubungan audiens dengan 

topik, maka semakin besar pula pengalaman audiens.13 

3) Nilai-nilai yang dianut. Pada bagian evaluasi keyakinan, nilai-nilainya 

adalah kegunaan, estetika, kebaikan dan kepuasan. Sifatnya normatif dan 

memberi tahu budaya tentang yang baik dan buruk, benar dan salah, yang 

harus diperjuangkan dan lain-lain.14 

4) Berita-berita yang berkembang. Merupakan berita tentang produk baik 

melalui media massa ataupun informasi orang lain yang mempengaruhi 

persepsi terhadap sesuatu. 

                                                           
11 Abdul Rahman Saleh, Psikologi: Suatu Pengantar Dalam Perspektif Islam, (Jakarta: 

Kencana, 2004), h. 111-112. 
12Rhenald Kasali, Manajemen Periklanan Konsep Konsep dan Aplikasinya di Indonesia, 

(Jakarta: Grafiti, 2007), h. 23. 
13 Rhenald Kasali, Manajemen Public Relation dan Aplikasinya di Indonesia, (Jakarta: 

Grafiti, 2006), h. 21. 
14Deddy Mulyana, Komunikasi Organisasi, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2001), h. 198.  
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d. Aspek-aspek persepsi. 

Pada dasarnya sikap merupakan suatu interaksi dari beberapa komponen, 

komponen tersebut ada tiga yakni: 

1) Komponen Kognitif. 

Komponen kognitif adalah komponen yang meliputi apa yang diyakini dan 

dipikirkan tentang objek sikap tertentu. Komponen yang terdiri dari pengetahuan 

dan informasi yang dimiliki seseorang tentang suatu objek. Ini kemudian 

membentuk keyakinan tertentu tentang objek sikap tersebut. 

2) Komponen Afektif 

Komponen afektif lebih mengacu pada respon atau evaluasi emosional 

seseorang yang menggambarkan perasaan pengunjung terhadap destinasi tersebut. 

Afektif mengacu pada perasaan senang dan tidak senang. Sifatnya evaluatif, yang 

mengacu pada nilai atau sistem nilai budaya. 

3) Komponen Konatif 

Merupakan kesiapan seseorang untuk berperilaku, berhubungan dengan 

objek sikapnya. Komponen konatif merupakan komponen perilaku. 

2. Mahasiswa 

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mendefinisikan mahasiswa 

sebagai orang yang belajar di perguruan tinggi. Definisi mahasiswa dalam peraturan 

pemerintah RI No.30 tahun1990 adalah peserta didik yang terdaftar dan belajar 

diperguruan tinggi tertentu. Mahasiswa merupakan suatu kelompok dalam 

masyarakat yang memperoleh statusnya melalui korelasinya dengan perguruan 

tinggi. Mahasiswa merupakan kandidat intelektual atau cendekiawan muda dalam 
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sesuatu lapisan masyarakat yang seringkali harus memenuhi syarat dengan berbagai 

gelar.15 

Mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar dan belajar di perguruan 

tinggi. Pada fase perkembangan, mahasiswa tergolong berusia 18-25 tahun. 

Tahapan ini dapat diklasifikasikan dari masa remaja akhir hingga masa dewasa awal 

dan memiliki tugas perkembangan yaitu perkembangan pada usia mahasiswa untuk 

memantapkan pendirian tentang hidup. Dari uraian di atas dapat ditarik kesimpulan 

bahwa mahasiswa adalah pelajar yang berusia 18-25 tahun yang terdaftar dan 

belajar di perguruan tinggi baik dari politeknik, sekolah tinggi, akademik dan 

sebagainya.16 

a. Karakter Mahasiswa 

Karakter mahasiswa yang terpuji harus dibina karena mahasiswa adalah 

agen perubahan di tengah-tengah masyarakat yang akan terus mengembangkan 

ilmu pengetahuan, teknologi dan seni untuk memajukan bangsanya. Hal ini sejalan 

dengan peraturan pemerintah No. 60 tahun 1999 tentang pendidkan tinggi yang 

menjelaskan tentang: 

1) Tujuan pendidikan tinggi adalah: 

a) Menyiapkan peserta didik menjadi anggota masyarakat yang memiliki 

kemampuan akademik dan profesional yang dapat menerapkan, 

mengembangkan, dan menciptakan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni. 

                                                           
15 Sari Rahayu Rahman dan Firman, “Identifikasi Gaya Belajar Mahasiswa Pendidikan 

Biologi Universitas Sulawesi Barat” Jambura Edu Biosfer Journal 1 No 1 (2019): h 1-5. 

 
16 Tamsil Muis dan Dyah Fajar Ebtanastiti, ―SurveiPilihan Karir Mahasiswa Fakultas 

Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Negeri Surabaya”, Jurnal BK, 4, no 03, (2014): 

h. 5 
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b) Mengembangkan dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni 

serta berusaha memanfaatkannya untuk mencerdaskan kehidupan masyarakat 

dan memperkaya budaya bangsa. 

2) Penyelenggaraan kegiatan untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud 

pada ayat 1 didasarkan pada: 

a) Tujuan pendidikan nasional. 

b) Prinsip moral dan etika ilmu pengetahuan. 

c) Kepentingan masyarakat/umum. 

d) Memperhatikan minat, bakat dan inisiatif pribadi.17 

B. Pluralisme Agama 

1. Pluralisme 

Pluralisme berasal dari kata plural dan isme, plural yang berarti banyak 

(jamak), sedangkan isme berarti paham. Jadi pluralitas adalah suatu paham atau 

teori yang menganggap bahwa realitas tersusun dari banyak substansi. Pluralisme 

sendiri merupakan ajaran yang tidak hanya membahas aspek teologis, tetapi juga 

membahas sisi sosial kehidupan masyarakat, sehingga mempengaruhi kesadaran 

masyarakat bahwa kita hidup di dunia yang berbeda dalam hal budaya, adat istiadat, 

bahasa dan agama karena pluralisme mencakup konsep teologis dan sosiologis.18 

  Masyarakat Indonesia yang majemuk sudah menjadi hal yang lumrah, 

perbedaan merupakan hal yang dipastikan nyata karena secara fisik kita berbeda, 

tidak hanya dari segi keimanan tetapi juga dari bentuk fisik tubuh. Hal ini sesuai 

                                                           
17 Ahmad Juntika Nurihsan, membangun peradaban, ( Bandung: PT. Refika Aditama 2016): 

h. 60- 61.  
18Moh. Shofan, Pluralisme Menyelamatkan Agam-agama, (Yogyakarta: Samudra Biru, 

2011): h. 48.  
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dengan apa yang dikatakan Musa Asy'ari bahwa hakikat pluralitas pada hakekatnya 

sederhana dan eksistensi yang tunggal terus menerus menghasilkan pluralitas. 

Pluralisme tidak menyederhanakan tetapi justru semakin kompleks, karena 

memang proses ini berlangsung terus selama masih ada kehidupan. Proses 

kehidupan yang menciptakan pluralitas pada dasarnya merupakan rangkaian yang 

berkesinambungan yang tidak berhenti sampai kehidupan ini berakhir. Oleh karena 

itu, pluralisme tidak dapat dihindari atau bahkan ditolak, meskipun masyarakat 

cenderung menolaknya, karena pluralisme dipandang sebagai ancaman terhadap 

keberadaannya sendiri atau kelangsungan hidup kelompoknya sendiri. Padahal 

pada kenyataannya, menolak pluralisme berarti mengingkari kehidupan itu 

sendiri.19 

Menurut Nurcholis Majid, pluralisme mengandung arti bahwa “semua 

agama adalah benar kepada Tuhan. Dalam hal ini, Nurcholis Majid mengatakan 

bahwa keragaman agama bukan hanya realitas sosial. Namun keragaman agama 

justru menunjukkan bahwa kebenaran itu beragam. Jadi pluralisme agama adalah 

tidak hanya dipandang terfragmentasi sebagai fakta sosial, tetapi harus diyakini 

bahwa itu adalah kebenaran.20 

2. Pluralisme Agama 

Pluralisme agama pertama kali diperkenalkan dalam sejarahnya sebagai 

wacana ilmiah pada awal abad ke-20, ketika teolog Kristen Jerman Ernst Troeltsch 

menyatakan perlunya menjadi pluralistik ketika konflik intra-Kristen dan antar-

                                                           
19Musa Asy’arie, Filsafat Islam:Sunnah Nabi dalam Berpikir, (Yogyakarta:LESFI, 2010): 

h. 56-58.  
20Umi Sumbulah, Islam Radikal dan Pluralisme Agama, (Jakarta: Badan Litbang dan 

Diklat Kementrian Agama RI, 2010): h. 51.  
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agama berkembang. Dalam artikelnya "The Place of Chritianity among the Word 

Relegions" ia menyatakan bahwa umat Kristiani tidak berhak menuntut haknya 

sendiri.21 

Menurut Karen Armstrong, memahami bahwa pluralisme agama adalah 

fakta yang muncul setelah keberagaman agama merupakan suatu keniscayaan. 

Karen Armstrong melihat bahwa pluralisme ini tidak dapat dipisahkan atau bahkan 

dihilangkan dari kehidupan sehari-hari. Pluralisme adalah bagian dari keragaman 

yang menjadi ketetapan Tuhan dan tidak dapat dipadamkan. Hal ini merupakan 

realitas yang telah terintegrasi dengan kehidupan sosial masyarakat.22 

Menurut Anis Malik Thoha, kecenderungan pluralisme agama terbagi dalam 

empat kategori, yakni humanisme sekuler, teologi global, sinkritisme dan hikmah 

abadi.23 

a. Humanisme sekuler adalah sistem etika (ethical system) yang memperkuat dan 

mengangkat nilai-nilai humanis seperti toleransi, kasih sayang, dan rasa hormat 

tanpa bergantung pada keyakinan dan ajaran agama. Ciri humanisme sekuler 

adalah antroposentrisme, yaitu menganggap manusia sebagai figur sentral 

kosmos dan menempatkannya sebagai pusat. Gagasan ini adalah kebangkitan 

sadar relativisme protagoras, yang ditafsirkan sebagai setiap manusia menjadi 

standar dan ukuran dari segala sesuatu. 

                                                           
21Frans Magnis Suseno, "Menjadi Saksi Kristus di Tengah Masyarakat Majemuk", (Jakarta: 

Obor, 2004): h .47.  
22Destriana Saraswati, Pluralisme Agama Menurut Karen Armstrong, Jurnal, Filsafat, 23, 

no. 3, h. 192. 
23Anas Malik Thoha, Tren Pluralisme Agama:Tinjauan kritis, (Jakarta:Perspektif, 2005): h. 

50.  
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b. Pengaruh globalisasi terhadap kehidupan manusia sangat besar, sangat 

kompleks bahkan dapat merubah pemikiran manusia dalam persoalan teologis, 

dimana kepercayaan harus diselaraskan dengan zaman, sehingga kepercayaan 

nenek moyang dianggap tidak sesuai dengan kemajuan zaman. 

c. Sinkritisme adalah aliran pemikiran yang cenderung mencampur dan 

mencocokkan unsur-unsur yang berbeda (bahkan mungkin bertentangan) yang 

dipilih dari agama dan tradisi yang berbeda dalam wadah tertentu atau di salah 

satu agama yang ada (dalam bentuk sekte baru). 

d. Hikmah abadi adalah "esensi esoteris" yang merupakan prinsip dan esensi dari 

semua yang ada dan diungkapkan dalam bentuk "esensi eksoteris" dalam 

berbagai bahasa. Esensi pertama adalah "sifat transenden" yang tunggal, 

sedangkan yang kedua adalah "sifat religius" yang merupakan manifestasi 

eksternal dari berbagai esensi transenden yang saling bertentangan. Perspektif 

ini kemudian menjadi tolok ukur hikmah abadi ketika mempertimbangkan 

realitas pluralisme agama secara utuh. Dengan kata lain, agama terdiri dari dua 

kodrat atau dua realitas, yaitu esoteric dan eksoteric (esensi dan bentuk). Dua 

hakikat ini dipisahkan oleh garis horizontal dan bukan garis vertikal yang 

memisahkan keduanya. 

C. Teori Interaksionisme Simbolik 

Teori interaksionisme simbolik dibangun dari paradigma makna sosial yang 

melihat manusia sebagai pemeran yang sadar dan reflektif, yang menyatukan 

objek-objek yang diketahuinya melalui apa yang dikemukakan oleh Blumer 

sebagai self indication. 
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Self indication adalah proses komunikasi yang sedang berlangsung dimana 

pribadi memahami sesuatu, menilainya, memberinya makna dan merenungkan 

untuk melakukan tindakan menurut makna tersebut, bagi Herbert Blumer 

interaksionisme simbolik berdasar pada tiga asumsi yang dianggap benar: 

1. Manusia bertindak terhadap sesuatu berdasarkan makna-makna yang ada 

pada sesuatu itu bagi mereka. 

2. Makna tersebut berasal dari interaksi sosial seseorang dengan orang lain. 

3. Makna-makna tersebut disempurnakan di saat proses interaksi sosial 

berlangsung.24 

 Menurut Herbert Blumer, masyarakat tidak berdiri secara stagnan, tidak 

berubah dan semata-mata dilandasi oleh susunan makro. Hakikat masyarakat harus 

ditemukan pada diri pemeran dan tindakannya. Masyarakat adalah orang-orang 

yang melakukan tindakan (actor), masyarakat adalah peranan dan kehidupan 

bermasyarakat merupakan kegiatan kelompok yang terus berjalan. Tindakan yang 

dilakukan oleh seseorang itu tidak hanya untuk dirinya pribadi, melainkan juga 

merupakan tindakan bersama atau menurut Herbert Mead disebut tindakan sosial.25 

Karakter  dasar  interaksionisme  simbolik  adalah  hubungan  yang terjadi  

secara  alami  antara  manusia  dalam  masyarakat  dan  masyarakat dengan  

individu. Interaksionisme antar individu berkembang melalui simbol-simbol yang 

mereka ciptakan bersama. Interaksionisme simbolik ini dilakukan secara sadar, 

menggunakan gerak tubuh, yaitu suara atau vokal, gerakan isyarat atau gerakan 

                                                           
24 Neneng Yunita, “Tinjauan Sosiologis Mengenai Persepsi Masyarakat Kelurahan Api-Api 

Tentang Identitas Waria di Kota Bontang” eJournal Sosiatri-Sosiologi 5 No 4 (2017): h 16-30. 
25 Teresia Noiman Derung, “Interaksionisme Simbolik Dalam Kehidupan Bermasyarkat”  

TAKA – Jurnal Kateketik dan Pastoral 2 No 1 ( 2017): h 118-131. 
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fisik, ekspresi tubuh, yang semuanya itu mengandung arti atau makna. Bentuk 

paling sederhana    dan pokok dalam komunikasi interaksionisme simbolik adalah 

menggunakan  isyarat  karena  manusia mampu  menjadi  obyek  untuk  dirinya  

sendiri  dan  melihat  tindakan-tindakannya seperti orang lain melihat tindakannya. 

Dalam komunikasi, manusia juga menggunakan kata-kata atau suara yang 

mengandung arti dan dipahami bersama dalam masyarakat itu. Komunikasi 

menggunakan kata-kata atau suara merupakan komunikasi standar dalam relasi 

dengan sesama. Komunikasi ini  merupakan  komunikasi  simbolik.26 

Penggunaan simbol dalam komunikasi ditemui juga dalam proses berpikir 

subyektif atau reflektif. Proses komunikasi reflektif memang tidak kelihatan tetapi 

menginspirasi kesadaran atau pikiran (mind) tentang diri. Interaksionisme simbolik 

sesungguhnya sudah dijalankan dalam hidup bersama  sebagai  satu  kesatuan yang 

disebut masyarakat. Interaksionisme antara individu dengan   masyarakat membuat 

individu bertumbuh dan berkembang dengan baik dalam  hubungan  sosial  baik  

hubungan  dengan kelompok  primer  (hubungan  keluarga  dekat)  maupun  dalam  

relasi  sekunder yang berada di wilayah yang sama dan tidak terjadi pejumpaan 

terus menerus dan tidak ada ikatan kekeluargaan 

Teori Interaksionisme Simbolik digunakan dalam penelitian untuk 

menganalisa persepsi dan interaksi sosial Mahasiswa Pecinta Masjid (MPM) 

UINAM mengenai Pluralisme. Kaitan teori Herbert Blumer dengan penelitian ini 

dilihat dari pola pikir makna sosial yang memandang manusia sebagai pemeran 

                                                           
26 Teresia Noiman Derung, “Interaksionisme Simbolik Dalam Kehidupan Bermasyarakat”  

TAKA – Jurnal Kateketik dan Pastoral 2 No 1 ( 2017): h 127. 
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utama yang reflektif. Sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya tentang self 

indication, dalam hal ini Mahasiswa Pecinta Masjid sebagai objek untuk 

mengetahui bagaimana mahasiswa dalam memahami, menilai, memberikan makna 

mengenai pluralisme agama serta merenungkan sebelum melakukan tindakan yang 

sejalan dengan makna tersebut.
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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

A. Jenis dan Lokasi Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

 Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian 

kualitatif deskriptif. Penelitian kualitatif adalah mempelajari secara intensif tentang 

latar bekalang keadaan sekarang dan interaksi sosial, individu, kelompok, lembaga 

dan masyarakat.27Penelitian ini sering disebut sebagai penelitian lapangan (field 

research) di mana peneliti terjun langsung ke lokasi penelitian untuk mendapatkan 

data dari masalah yang diteliti. 

 Pendekatan yang digunakan peneliti adalah pendekatan deskriptif. 

Penelitian deskriptif menurut Hadari Nawawi, dapat diartikan sebagai prosedur 

pemecehan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan, melukiskan keadaan 

subjek, objek penelitian (seseorang, lembaga, masyarakat, dan lain-lain). Pada saat 

sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau sebagaimana adanya.28 

 Peneliti menggunakan jenis penelitian ini karena penelitian akan dilakukan 

dengan menggali informasi secara langsung di lapangan tepatnya pada Mahasiswa  

Pecinta Masjid UIN Alauddin Makassar. 

 

 

                                                           
27Husaini Usman, dkk., Metodologi Penelitian Sosial (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2006), h. 

5. 
28Hadari Nawawi, Metode Penelitian Bidang Sosial (Yogyakarta: Gadjah Mada University 

Press, 1998), h. 63. 



25 
 

 
 

2. Lokasi Penelitian 

Sesuai dengan judul skripsi tentang Persepsi Mahasiswa Pecinta Masjid 

(MPM) UIN Alauddin Makassar mengenai Pluralisme, maka lokasi penelitian ini 

berada di lingkup UIN Alauddin Makassar terkhusus di Masjid kampus yang 

merupakan sekretariat  dari Mahasiswa Pecinta Masjid (MPM). 

B. Pendekatan Penelitian 

 Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah model pendekatan 

fenomenologis dan sosiologis. Pendekatan ini digunakan untuk mendeskripsikan, 

menganalisa data serta menggambarkan fakta tentang permasalahan yang diteliti 

yaitu Persepsi Mahasiswa Pecinta Masjid (MPM) mengenai Pluralisme Agama. 

1. Pendekatan Fenomenologis 

Pendekatan Fenomenologi agama merupakan cara untuk memahami agama 

seseorang dan memberikan kejelasan makna tentang apa yang dimaksud dengan 

perilaku keagamaan sebagai sebuah kebenaran.29 Pendekatan ini digunakan untuk 

menggali lebih mendalam pemahaman atau pemaknaan seseorang terkait fenomena 

yang terjadi serta mencoba mendeksripsikan pemahaman Mahasiswa Pecinta 

Masjid (MPM) UIN Alauddin Makassar mengenai Pluralisme Agama. 

2. Pendekatan Sosiologis 

Pendekatan ini merupakan pendekatan keilmuan yang digunakan untuk 

memahami proses-proses sosial yang terjadi dalam suatu kelompok masyarakat.30 

                                                           
29Abdul Mujib, Pendekatan Fenomenologi Dalam Studi Islam (Al-Tadzkiyyah: Jurnal 

Pendidikan Islam, Volume 6, November 2015), h. 168. 
30M. Amin Abdullah, Metodologi Studi Agama, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset, 2000), 

h. 23. 
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Pendekatan ini digunakan oleh peneliti untuk melihat faktor yang memengaruhi 

persepsi mahasiswa dan impilkasinya dalam kehidupan antar umat beragama. 

C. Sumber Data 

Penelitian ini menggunakan dua sumber yang dijadikan rujukan dalam 

penelitian: 

1. Data Primer 

Data primer adalah data yang dihasilkan dari observasi dilapangan dengan 

menggunakan teknik wawancara, observasi dan dokumentasi. Sumbernya adalah 

Mahasiswa Pecinta Masjid UIN Alauddin Makassar. 

2. Data Sekunder 

Data sekunder merupakan data pendukung yang diperoleh dari buku-buku, 

artikel-artikel, laporan hasil penelitian terdahulu dan sebagainya yang kemudian 

dianggap senada dengan fokus penelitian ini. 

D. Metode Pengumpulan Data 

 Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

teknik field research (penelitian lapangan). Yaitu pengumpulan data dengan 

menggunakan metode yang telah ditentukan, adapun teknik yang digunakan dalam 

memperoleh data dalam field research adalah: 

1. Observasi 

Metode Observasi merupakan metode yang dimana data yang dihasilkan 

diperoleh dengan melakukan pengamatan langsung terhadap fenomena dan 

noumena yang relevan dengan fokus penelitian. Observasi adalah prosedur 

pengumpulan data primer yang dilakukan dengan cara melihat,mengamati dan 
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mencatat perilakudan pembicaraan subyek penelitian dengan menggunakan 

pedoman observasi.31 Dalam penelitian ini, peneliti akan turun langsung mengamati 

aktivitas-aktivitas Mahasiswa Pecinta Masjid (MPM) UIN Alauddin Makassar. 

2. Wawancara 

Teknik wawancara merupakan prosedur pengumpulan data primer yang 

dilakukan dengan cara melakukan wawancara tatap muka dengan yang diteliti 

menggunakan pedoman wawancara. Wawancara dalam penelitian ini bersifat 

mendalam dan kadang kala tidak terstruktur. 

3. Dokumentasi 

Metode dokumentasi merupakan cara untuk memeroleh data melalui 

peninggalan tertulis seperti arsip-arsip dan termasuk buku-buku tentang pendapat, 

teori, dalil atau hukum-hukum dan lain-lain yang berhubungan dengan masalah 

penelitian.32 

E. Instrumen Penelitian 

 Peniliti sebagai instrumen utama dalam penelitian ini. Untuk instrumen 

penunjangnya adalah alat tulis, kamera dan alat perekam seperti hand phone. 

F. Informan Penelitian 

 Dalam penelitian kualitatif, yang menjadi pertimbangan utama dalam 

pengumpulan data adalah pemilihan informan. Penelitian kualitatif tidak digunakan 

istilah populasi, teknik sampling yang digunakan oleh peneliti adalah purposive 

                                                           
31Syamsuddin AB,  Dasar-Dasar Teori Metode Penelitian social, ( Ponorogo: WADE 

Group, 2018): h. 102. 
32Syamsuddin AB,  Dasar-Dasar Teori Metode Penelitian Sosial, (Ponorogo: WADE 

Group, 2018): h. 108. 
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sampling. Sugiyono mendefinisikan purposive sampling sebagai teknik penentuan 

sumber data dengan pertimbangan tertentu.33 

 Menurut Bagon seperti yang dikutip oleh Sugiyono, informan meliputi 

beberapa macam,34yakni: 

1. Informan kunci (key informan) adalah mereka yang mengetahui dan 

memiliki berbagai informasi pokok yang diperlukan dalam penelitian. 

Dalam penelitian ini informan kuncinya adalah Mahasiswa Pecinta Masjid 

(MPM) UIN Alauddin Makassar. 

2. Informan Utama adalah mereka yang terlibat langsung dengan interaksi 

sosial yang diteliti, dalam hal ini adalah mahasiswa dan Pembina Mahasiswa 

Pecinta Masjid (MPM) UIN Alauddin Makassar. 

3. Informan tambahan adalah mereka yang dapat memberikan informasi 

tambahan sesuai dengan fokus penelitian ini. 

G. Teknik Pengelolan dan Analisis Data 

 Analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan melalui tiga tahapan. 

Yakni:35 

1. Reduksi data adalah proses penyederhanaan yang dilakukan melalui proses 

seleksi data yang masih mentah hingga menjadi infomasi yang bermakna. 

                                                           
33Sugiyono, Metodologi Penelitian Kualitatif: Berbagai Pengalaman dari Lapangan 

(Depok:  PT. Rajagrafindo Persada, 2018): h 20.  
34Sugiyono, Metodologi Penelitian Kualitatif: Berbagai Pengalaman dari Lapangan, 

(Depok:  PT. Rajagrafindo Persada, 2018): h 21. 

 35Ajat Rukajat, Penelitian Tindakan Kelas: (Classroom Action Research) Disertasi 

Contoh Judul Skripsi dan Metodologinya, (Cet. I; Yogyakarta:DEEPUBLISH, 2018), h. 50-51. 
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2. Paparan data adalah penampilan data dalam bentuk yang lebih sederhana 

lagi dengan tujuan untuk memudahkan peneliti untuk melakukan 

pengklasifikasian data sesuai dengan pokok permasalahan dalam penelitian. 

3. Penyimpulan merupakan proses pengambilan intisari dari data yang telah 

disajikan agar menghasilkan informasi yang singkat, padat dan jelas namun 

mengandung makna yang luas.



 

30 
 

BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian 

1. Letak Geografis UIN Alauddin Makassar 

 

Gambar 4.1  

Letak Geografis UIN Alauddin Makassar 

Sumber: SIADIN (Sistem Informasi Admisi UIN Alauddin Makassar), 2023. 

 

Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar atau disebut UIN Alauddin 

merupakan salah satu perguruan tinggi yang terletak di Sulawesi Selatan yang 

berdiri pada tahun 1965. Nama sebelumnya adalah Institut Agama Islam Negeri 

(IAIN) Alauddin Makassar yang berubah status kelembagaan menjadi UIN 

Alauddin Makassar pada tanggal 10 oktober 2005. Terdapat 2 lokasi kampus UIN 

Alauddin Makassar, kampus 1 bertempat di jalan Sultan Alauddin No. 63 Kota 

Makassar dan kampus 2 berada di jalan Sultan Alauddin No.36, Samata, Kabupaten 
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Gowa. UIN Alauddin Makassar sekarang memiliki 8 fakultas dengan 67 program 

studi, juga memiliki program pascasarjana dan program doktor. Berikut rinciannya: 

a. Fakultas Ushuluddin dan Filsafat 

b. Fakultas Sains dan Teknologi 

c. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam 

d. Fakultas Kedokteran dan Kesehatan 

e. Fakultas Syariah dan Hukum 

f. Fakultas Dakwah dan Komunikasi 

g. Fakultas Adab dan Humaniora 

h. Fakultas Tarbiyah dan Keguruan 

i. Pascasarjana 

 

2. Sejarah Berdirinya UIN Alauddin Makassar 

Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar merupakan perguruan 

tinggi yang berlokasi di jalan Sultan Alauddin, Romangpolong, Gowa, Sulawesi 

Selatan. Adapun pemberian nama UIN Alauddin Makassar berasal dari nama raja 

kesultanan Gowa yakni Sultan Alauddin yang bernama I Mangngarangi Daeng 

Manrabbia. Ia merupakan raja Gowa pertama yang memeluk agama Islam dengan 

menetapkan agama Islam sebagai agama resmi kerajaan saat itu. 

Cikal Bakal berdirinya UIN Alauddin Makassar ialah IAIN Alauddin 

Makassar yang merupakan awal dari UIN Alauddin Makassar. UIN Alauddin 

Makassar memiliki beberapa fase dalam perkembangannya. Fase tersebut terbagi 

sebagai berikut. 
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a. Fase tahun 1962-1965 36 

Awalnya UIN Alauddin Makassar yang dulunya masih bernama IAIN 

Alauddin Makassar bersatus fakultas cabang dari IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. 

Melalui keputusan Menteri Agama Nomor 75 tanggal 17 Oktober 1962 tentang 

penegerian Fakultas Syari’ah UMI menjadi Fakultas Syar’ah IAIN Sunan Kalijaga 

Cabang Makassar. Hal tersebut terwujudkan atas persetujuan Rektor IAIN Sunan 

Kalijaga Yogyakarta serta para rakyat dan pemerintah daerah Sulawesi Selatan 

untuk mendirikan kampus berbasis Islam.  

Kemudian pada tanggal 11 November 1964 menyusul penegerian Fakultas 

Tarbiyah UMI menjadi Fakultas Tarbiyah IAIN Sunan Kalijaga Cabang Makassar. 

Setelah pembentukan dua fakultas melalui putusan Menteri Agama Nomor 77 

kembali mendirikan fakultas ketiga pada 28 Oktober 1965 yaitu Fakultas 

Ushuluddin IAIN Sunan Kalijaga Cabang Makassar, sehingga pada fase awal ini 

terbentuk 3 fakultas IAIN Sunan Kalijaga Cabang Makassar.  

b. Fase 1965 hingga 2005  

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 1963 yang menyatakan 

bahwa dengan sekurang-kurangnya tiga fakultas, IAIN dapat digabungkan menjadi 

satu institut tersendiri. Sedangkan yang dimaksud tiga fakultas tersebut telah ada di 

Kota 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 AlHukumiyah 

                                                           
36 Irham Karamullah, “Interaksi Pria dan Wanita dalam Organisasi Lembaga Dakwah 

Kampus Al-Jami‟ Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar Perspektif Empat Mazhab”, Skripsi 

(Makassar: Fak. Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar, 2020).h. 43-45 
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melalui keputusan Menteri Agama Nomor 79 tanggal 28 Oktober 1965. Penamaan 

IAIN di Makassar dengan “Alauddin” diambil dari nama raja Gowa Sultan 

Alauddin yang merupakan raja Gowa XIV tahun 1593-1639.  

Hal ini didasari karena Sultan Alauddin adalah Raja pertama menerima 

Islam sebagai agama kerajaan serta tercatat dalam sejarah pengembangan Islam 

Masa silam. Penamaan tersebut diharapkan mampu menggiring kejayaan Islam 

dimasa mendatang. Sultan Alauddin bernama lengkap Mangnga‟rangi Daeng 

Manrabbia Sultan Alauddin. Ide pemberian nama “Alauddin” untuk IAIN di 

Makassar dicetus oleh para pendiri diantaranya cucu Sultan Alauddin yang dahulu 

menjabat sebagai Gubernur Sulawesi Selatan yakni Andi Pangeran Daeng Rani 

bersama dengan ahli sejarah Makassar Ahmad Makkarausu Amansyah Daeng Ilau. 

Pada fase ini, IAIN Alauddin yang semula hanya berjumlah tiga fakultas disusul 

dengan penambahan dua fakultas yakni Fakultas Adab dan Fakultas Dakwah yang 

berkedudukan di Bulukumba dan dipindahkan ke Makassar melalui Putusan 

Presiden Nomor 9 Tahun 1987. Pada tahun 1990 kembali didirikan Program 

Pascasarjana melalu keputusan Dirjen Binbaga Islam Departemen Agama Nomor 

31/E/1990 yang berstatus Kelas jauh Program Pascasarjana IAIN Syarif 

Hidayatullah Jakarta yang dinyatakan mandiri melalui Keputusan Menteri Agama 

Nomor 403 Tahun 1993. 

c. Fase Tahun 2005- sekarang 

 Seiring dengan tuntutan perkembangan ilmu pengetahuan dan perubahan 

mendasar Undang-Undang Pendidikan Nasional Nomor 2 Tahun 1989 diamana 

jenjang pendidikan pada Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia dan 
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Departemen Agama Republik Indonesia telah disamakan kedudukannya. Maka 

diperlukan perubahan status kelembagaan dari institus menjadi universitas sehingga 

diusulkanlah konversi IAIN Alauddin Makassar menjadi Universitas Islam Negeri 

Alauddin Makassar kepad Presiden. Pada 10 Oktober 2005 status IAIN beralih 

menjadi UIN berdasar pada Peraturan Presiden Nomor 57 tahun 2005 yang 

ditandatangani oleh Presiden RI Bapak DR. H. Susilo Bambang Yudhoyono pada 

4 Desember 2005 di Makassar. Maka UIN Alauddin kembali menambah fakultas 

yang semulanya lima menjadi tujuh fakultas dan satu Program Pascasarjana. 

UIN Alauddin Makassar merupakan salah satu kampus berbasis islam di 

Sulawesi Selatan yang cukup terkenal. Sebagai salah satu kampus yang berbasis 

islam , tentu saja di kampus ini banyak berkembang organisasi Islam seperti 

Himpunan Mahasiswa Islam (HMI), Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia 

(PMII), dan Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM). Pasca Reformasi, 

organisasi Islam yang berkembang di UIN Alauddin Makassar  mulai bermunculan 

seperti Lembaga Dakwah Kampus (LDK), Mahasiswa Pecinta Masjid (MPM), 

Ahlul Bait Indonesia dan Hizbut Tahrir Indonesia (HTI). 

 

3. Visi, Misi dan Tujuan 

UIN Alauddin Makassar memiliki visi adalah “Pusat Pencerahan dan 

Transformasi Ipteks Berbasis Peradaban Islam”. Sedangkan misinya adalah untuk:  

a. Menciptakan atmosfir akademik yang repsresentatif bagi peningkatan mutu 

Perguruan Tinggi dan kualitas kehidupan bermasyarakat.  



35 
 

 
 

b. Menyelenggarakan kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada 

masyarakat yang merefleksikan kemampuan integrasi antara nilai ajaran Islam 

dengan pengetahuan, teknologi, dan seni (Ipteks)  

c. Mewujudkan universitas yang mandiri, berkarakter, bertatakelola baik, dan 

berdaya saing menuju universal riset dengan mengembangkan nilai spiritual dan 

tradisi keilmuwan.  

Tujuannya ada beberapa, yakni:  

a. Menghasilkan produk intelektual yang bermanfaat dan terbangunya potensi 

insan yang kuat dengan pertimbangan kearifan lokal.  

b. Terwujudnya kampus sebagai pusat pendidikan penelitian, dan pengabdian 

kepada masyarakat yang berbasis intelektualegrasi keilmuwan. 

c. Terciptanya sistem manajemen, kepemimpinan, dan kelembagaan yang sehat 

sera terwujudnya tata ruang, lingkungan, dan iklim kampus yang islami.  

d. Terwujudnya jejaring kerjasama dengan lembaga lokal, nasional, dan 

internasional. 

4. Gambaran Umum tentang Mahasiswa Pecinta Masjid UIN Alauddin 

Makassar 

Mahasiswa Pecinta Masjid (MPM) merupakan salah satu organisasi 

independen bermanhaj Ahlussunnh wal Jama’ah yang bergerak di bidang dakwah 

dan berlokasi di UIN Alauddin Makassar, terkhusus di masjid kampus yang 

menjadi sekretariat MPM. Al-Qur’an dan as-Sunnah merupakan landasan dan tolak 

ukur mereka dalam menjalankan misi dakwah. MPM sering disebut sebagai 

organisasi yang ekstrim, ini dikarenakan MPM memilki pemahaman yang berbeda 
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dengan kelompok atau organisasi keagamaan yang ada di UIN Alauddin. MPM 

memiliki pemahaman yang hampir mirip dengan Wahdah, meskipun MPM tidak 

menyebutkan secara jelas tapi mereka menganut paham yang hampir sama. 

Pemahaman keagamaan yang paling khas dari MPM ialah pandangan yang 

menolak semua tradisi keagamaan yang lumrah seperti maulid, ziarah dan 

tahlilan.37 

MPM berdiri sejak April 2011 meskipun dalam proses pembentukan sudah 

berjalan sejak tahun 2010, namun baru bisa bergerak secara struktur di tahun 2011. 

MPM lahir saat semua Organisasi di kampus dibekukan. Adanya insiden kericuhan 

oleh Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) tahun 2011 yang melibatkan Mahasiswa 

Baru (MABA) menjadikan kondisi kampus tidak stabil sehingga keluarlah 

kebijakan untuk meniadakan segala bentuk organisasi. Peristiwa tersebut membuat 

kampus terbengkalai termasuk masjid, sehingga inilah yang melatarbelakangi 

munculnya MPM UIN Alauddin Makassar yang di dalamnya berhimpun para 

mahasiswa yang senantiasa ingin belajar dan mengidolakan Rasulullah dan para 

manusia terbaik (Assabiqunal Awwalun).  

Penamaan MPM diputuskan secara musyawarah dengan alasan bahwa unit 

dakwah ini akan difokuskan pada mahasiswa yang berpusat di masjid sehingga 

dicetuskan nama Mahasiswa Pencinta Masjid (MPM). Masjid tidak lagi berfungsi 

seperti sebelum-sebelumnya, dimasa lalu yang mengemban tugas pengajaran. 

Tetapi masjid hanya menjadi tempat untuk berkunjung dan melaksanakan syiar-

                                                           
37 Nirwana Amir “Persepsi Aktivis Akhwat Mahasiswa Pecinta Masjid (MPM) UIN 

Alauddin Makassar tentang Berbagai Isu Gender dan Feminisme”, skripsi (Makassar:Fakultas 

Ushuluddin dan Filsafat UIN Alauddin Makassar 2018): h.43. 
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syiar agama saja. Manusia tidak lagi meramaikan masjid kecuali beberapa saat saja 

dalam seminggu. Oleh karena itu, sunyilah kehidupan manusia dari agama. Karena 

adanya kesadaran dan keprihatinan terhadap masjid pada saat itu, sehingga muncul 

inisiatif untuk menyusun struktur tersendiri yang fokus kerjanya ada di masjid 

sambil tetap berdakwah di seluruh fakultas. Masjid menjadi tempat paling strategis 

untuk menyebarkan dakwah Ahlussunnah hingga hari ini.  

Mahasiswa Pecinta Masjid mengembangkan paham yang berbeda dari 

kelompok-kelompok keagamaan lain yang ada di UIN Alauddin, MPM pada 

dasarnya hanya berfokus pada pengembangan dan pengajaran islam dan al-Qur’an 

tapi bukan berarti mereka menutup diri atau bersikap kaku terhadap perkembangan 

zaman. MPM tetap mengikuti perkembangan zaman dan modernisasi dalam 

melakukan misi dakwah mereka. Pembagian ketua dalam MPM berbeda dengan 

organisasi lain yang ada di UIN. Jika organisasi lain hanya memiliki satu orang 

yang menjabat sebagai ketua, maka MPM memiliki dua orang yang menjabat. Ada 

yang menjabat sebagai ketua ikhwan (laki-laki) dan ada yang menjabat sebagai 

ketua akhwat (perempuan) tapi untuk keseluruhannya tetap dinaungi oleh ketua 

umum ikhwan. Adanya perbedaan antara ketua ikhwan dan akhwat dimaksudkan 

agar para kader dapat lebih nyaman dalam berkomunikasi. Visi dan Misi antara 

ikhwan dan akhwat sama, akan tetapi program kerja dan kegiatan-kegiatan berbeda. 

5. Visi dan Misi Mahasiswa Pencinta Masjid (MPM) 

 Visi : 

Mewujudkan mahasiswa/i UIN Alauddin Makassar menjadi pribadi yang 
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intelektual dan berakhlak Qur’ani menuju kampus yang berperadaban 

islami.  

 Misi : 

Melaksanakan program kerja yang dapat meningkatkan tsaqofah keislaman 

mahasiswa serta mengadakan kegiatan yang bersifat pembinaan akhlak dan 

pengembangan potensi mahasiswa. 

6.  Sarana dan Prasarana Mahasiswa Pencinta Masjid (MPM) 

 MPM (Mahasiswa Pecinta Masjid) merupakan salah satu unit dakwah yang 

berlokasi di kampus UIN Alauddin Makassar. Dapat dikatakan sebagai organisasi 

independent di dalam kampus, sehingga organisasi ini memiliki sekret khusus yaitu 

di Masjid Amir Su’ud  Kampus II UIN Alauddin Makassar. 
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7. Struktur Keanggotaan Mahasiswa Pecinta Masjid (MPM) UIN 

Alauddin Makassar  Periode1444-1445 H/2023-2024 M 

 

     Tabel 4.1 

Struktur Organisasi Mahasiswa Pecinta Masjid (MPM) 

   UIN Alauddin Makassar 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

 

Sumber:LKA MPM UIN Alauddin Makasssar 

 

a. Dewan Penasehat 

1) Dr. Abdullah Thalib, M.Ag. 

2) Dr. Khoirul Akbar, S.Pd., M.E.I. 

3) Adi Permana, S.E., M.Ak., Akt. 

b. Dewan Pembina 

1) Takbir, S.Th.I., S.Pd.I., M.Th.I., M.Pd.I. 

2) Sulkifli F., S.Pd.I., M.Pd.I. 

DEWAN PENASEHAT 

DEWAN PEMBINA 

DEWAN MAJELIS SYURO 

ORGANISASI 

DEWAN PENGURUS HARIAN 

ORGANISASI 

PENGURUS INTI 

DEPARTEMEN 

DAKWAH 
DEPARTEME

N 

KADERISASI 

DEPARTEMEN 

INFOKOM 

DEPARTEMEN DANA 

DAN USAHA 
DEPARTEMEN 

KEMUSLIMAHAN 



40 
 

 
 

3) Hamansah, S.Pd., M.Pd. 

4) Abdul Mun’im Thariq, S.T., M.T. 

5) Mukhtar, S.T., M.T. 

6) Trisno Wardy Putra, S.Sos., M.E.I. 

7) Muhammad Jalil, S.E.I. 

8) Abdul Rukman, S.Si. 

9) Faizal Apriyanto Natsir, S.Kep., Ns. 

10) Gunawan, S.Q. 

11) Sukriadi, S.Si. 

12) Mudarsyah, S.Pt. 

13) Asrum Yolleng, S.E., M.E. 

14) Dheni Dwi Anggara, S.Pd., M.Pd. 

15) Dzulkarnain, S.M., M.E. 

16) Muhas Jafur, S.E. 

17) Sultan Akbar Wahidin, S.Pt. 

18) Muhammad Ikram, S.Sos. 

19) Muhammad Arzul Saputra, S.T. 

20) Tomi, S.Pd. 

21) Muhammad Al Fajrul, S.T. 

22) Abdul Farid, S.T. 

23) Ahmad Zulkiram, S.Hum. 

24) Rahmat, S.E. 

25) Nurizal Manarul Hidayat 
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26) Ilham, S.Pd. 

27) Aswar Akbar, S.Pd. 

28) Achmad Gunawan, S.Pd. 

29) Junaedi, S.Pd. 

30) Syamsurya, S.Pd. 

c. Dewan Majelis Syuro Organisasi 

1) Dafid, S.H. 

2) Amrul Hidayat, S.E. 

3) Zaqariah Munajah, S.Pd. 

4) Muhammad Ma’azim Maksum, S.Pd. 

d. Dewan Pengurus Harian Organisasi 

1) Pengurus Inti    

 Ketua   : Muhammad Khaidir 

 Sekretaris  : Zulkarnaim 

 Bendahara  : Sul Jalali Sukuri 

2) Departemen Dakwah  

 Koordinator  : Muhammad Agus Salim  

 Anggota  : Moh. Firmansyah Putra  

  Muh. Ilham  

  Kamil Anshari  

  Zaky Syaehan  

  Imam Ma'arif   
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Program Kerja         : Kajian rutin tematik, tahsin dan tahfidz dan kajian 

rutin kitab. 

3) Departemen Kaderisasi   

Koordinator  : Muhammad Ahmadin 

 Anggota  : Al Fikar  

  Muhammad Alfin  

  Sahrul Ariansyah  

  Sulham Faudzil Adim  

  Muhammad Abrar 

Program Kerja             : Sosialisasi alur pengaderan, DIRHAM, daurah                   

ta’rif, tarbiyah gabungan dan penyambutan 

mahasiswa baru 

4) Departemen Infokom  

 Koordinator  : Rudi Sumarlin 

 Anggota  : Muh. Fajrin  

  Arinal Hidayat  

  Rangga Ram Hidayat  

  Rezki Saputra  

  Ajuba  

Program Kerja            : Poster dakwah, video dakwah, pengelolaan media 

dan pelatihan desain grafis 

5) Departemen Dana dan Usaha 

Koordinator  : Muhammad Irvan 
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 Anggota:  : Alfian Fandi  

  Juman Ahmad Taufik  

  Abdul Gaffar Rukmadi  

  Wahyu Alimsyah 

  Ardiansyah 

Program Kerja             : UMKM Danus dan pelatihan kewirausahaan 

6) Departemen Kemuslimahan 

 Koordinator  : Amaliyah Nur Hadika 

 Sekben   : Yuliah Ningsih 

- Bidang Kaderisasi : Fitra Handayani 

  Dini Andika 

  Sahwalia Nurrahma 

                                                  Iak Oktaviani 

                                                  St. Maryam 

- Bidang Dakwah  : Husnul Khatimah 

  Rahmi. B 

  St. Hajar 

  Andi Intan Nurhaeni 

- Bidang Infokom  : Harmi Ayu 

                                                 Inayah Indah Azzahrah 

  Mutia Husna 

  Ian Pertiwi 

                                                  Ferti Yuliarti 
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                                                  Nabila Rayhan 

- Bidang Biro Rumah Tangga Masjid (BRTM)  : Esi Mastura 

                                                  Susmiati 

                                                  Halima As-Sadiah 

  Rida Rahmawati 

  Sri Wahyuni 

                                                    Ramdana 

8. Bentuk-bentuk Aktivitas dan Kegiatan Mahasiswa Pecinta Masjid 

Mahasiswa Pecinta Masjid (MPM) UIN Alauddin Makassar merupakan 

tempat pengajaran serta menjadi media bagi seluruh mahasiswa yang ingin 

memperbaiki bacaan al-Qur’an nya, serta menyediakan tempat dan sarana untuk 

belajar ilmu agama secara menyeluruh dan intensif. Dalam proses pengajaran al-

Qur’an, mahasiswa tidak hanya diajarkan untuk memperbaiki bacaan al-Qur’an 

atau tajwidnya tapi mereka juga diajarakan beberapa pengetahuan atas penafsiran 

yang telah dipahami oleh para guru atau ustadz yang mengajar. Proses pengajaran 

al-Qur’an di supervisi oleh seorang guru dengan beberapa mahasiswa sebagai 

murid yang ingin fokus belajar al-Qur’an. Setelah pembelajaran al-Qur’an berjalan, 

banyak kemudian mahasiswa yang tertarik untuk mendalami MPM, maka langkah 

selanjutanya adalah mengajak para mahasiswa tersebut untuk ikut taklim tematik 

rutin. Untuk informasi lebih rinci, akan diuraikan beberapa model pengajaran Islam 

yang ditawarkan MPM antara lain :38 

                                                           
38 Nirwana Amir “Persepsi Aktivis Akhwat Mahasiswa Pecinta Masjid (MPM) UIN 

Alauddin Makassar tentang Berbagai Isu Gender dan Feminisme”, skripsi (Makassar:Fakultas 

Ushuluddin dan Filsafat UIN Alauddin Makassar 2018): h.43. 
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a. Studi Membaca al-Quran Intensif (SMART) 

SMART atau studi membaca al-Qur’an intensif, merupakan salah satu 

program yang memfasilitasi mahasiswa UIN Alauddin untuk mempelajari al-

Qur’an, lebih spesifik pada perbaikan bacaan al-Qur’an. Pembukaan Program 

SMART ini diadakan secara fleksibel, semisal pasca kegiatan atau menjalani 

sebuah program lainnya, dimana pesertanya dipersilakan untuk bergabung dalam 

program SMART. Misalnya, MPM mempunyai program Seminar Al-Qur'an 

Nasional, setelah program tersebut dilakukanlah follow up, yakni mempersilakan 

seluruh peserta untuk bergabung dalam program SMART. Ini tentu bukan hanya 

berlaku pada pasca Seminar Al-Qur'an Nasional saja, akan tetapi juga pasca 

program lainnya. 

Sebagaimana penjelasan sebelumnya, dalam pelaksanaan SMART yakni 

lebih spesifik pada perbaikan bacaan al-Qur'an, dilakukan secara intensif atau 

berkelanjutan setiap pekan, minimal 1 kali dalam sepekan. Dimana peserta dibagi 

atas beberapa kelompok, setiap kelompok dibina oleh seorang Mudarris (Pengajar 

SMART), Mudarris Ikhwan (pengajar laki-laki) membina Mutarobbi Ikhwan 

(peserta laki-laki), dan Mudarris Akhwat (pengajar perempuan) membina 

Mutarobbi Akhwat (peserta perempuan). 

Untuk lokasi dan waktu pelaksanaan secara intensifnya, ini diadakan 

fleksibel sesuai dengan kesepakatan antara Mudarris dan Mutarobbi. Dalam hal ini, 

bisa dilaksanakan di masjid kampus, di luar kampus, atau lainnya yang nyaman dan 

aman dalam pelaksanaannya. Begitu pula dengan waktu atau jadwalnya, di awal 
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pertemuan dilakukan kesepakatan bersama, dan bisa saja berubah-ubah sesuai 

dengan situasi dan kondisi masing-masing. Namun yang terpenting ialah selau 

terlaksana setiap pekan, minimal 1 kali dalam sepekan, agar keseharian Kita 

menjadi berkah dengan mempelajari dan mengajarkan al-Qur'an. 

b. Inspiring to be a Success Muslimah (INTUISI)  

Intuisi merupakan bagian dari kegiatan Tarbiyah. Kegiatan tersebut menjadi 

pertemuan perdana bagi kader akhwat yang ingin belajar intensif. Sedangkan untuk 

ikhwan, kegiatan ini disebut sebagai MPM Camp.   

c. Hari Bersama (HARBER)  

HARBER (sebutan aktivis MPM untuk kegiatan ini) merupakan kegiatan 

rutin yang dilakukan aktivis akhwat MPM untuk menyegarkan pikiran sejenak 

setelah melakukan kegiatan intuisi. Namun dalam kegiatan ini, juga terdapat 

beberapa materi ringan yang dapat menambah wawasan para kader.  

d. Ta’lim Tematik Rutin 

Ta’lim tematik rutin sebelumnya bernama ta’lim rutin yang hanya 

membahas tentang adab-adab. Namun perlahan berubah menjadi Ta’lim tematik 

rutin yang temanya mengangkat isu-isu yang hangat diperbincangkan. Ta’lim 

tematik rutin dilakukan setiap hari Senin setelah shalat Ashar dan terbuka untuk 

umum. Kegiatan Ta’lim ini dilakukan di Masjid kampus UIN Alauddin Makassar, 

lantai dua untuk akhwat, dan lantai satu untuk ikhwan.  

e. Kuliah Tujuh Menit (Kultum)  

Kultum merupakan kegiatan yang dilaksanakn setelah setiap shalat fardhu 

di Masjid kampus untuk mendengarkan kultum tersebut. Kegiatan ini dilakukan 
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pada hari Senin sampai dengan hari Kamis, pukul 13.00 sampai pukul 13.30 WITA. 

Tema yang diangkat berbeda, seperti hari Senin temanya ibadah, hari selasa 

temanya Shirah, hari Rabu temanya Tadzkiyatun Nafs, dan hari Kamis temanya 

adab. Kultum tidak hanya dilaksanakn di masjid kampus, biasanyan juga 

dilaksankan di masjid di luar kampus. 

f. Seminar 

 MPM menyediakan sarana untuk menambah wawasan mahasiswa berupa 

kegiatan seminar dengan tema yang menarik dan bermanfaat seperti 

kewirausahaan, media, zakat dan lain-lain.  

g. Penggalangan Dana 

 Penggalangan dana (MPM Shop) dengan swadaya tidak terikat dilakukan 

setiap hari di pelataran Masjid kampus. Adapun barang-barang yang diperjual 

belikan merupakan barang-barang yang saat itu sedang booming di kalangan 

mahasiswa seperti kaos kaki, buku, bahkan makanan ringan. Apabila MPM hendak 

melakukan kegiatan, maka penggalangan dana ini semakin gencar dilakukan.  

h. Bakti Kesehatan 

 MPM melakukan bakti kesehatan berupa bekam. Bekam merupakan 

kegiatan yang baru dilakukan pada dua periode tarakhir dikarenakan tidak adanya 

tenaga yang bersedia melakukan bekam.  

i. Gerakan Cinta Masjid 

 Kader MPM (baik ikhwan maupun akhwat bergotong royong 

membersihkan Masjid kampus yang merupakan sekret MPM. Ikhwan mendapat 

tugas di lantai satu masjid sedangkan akhwat di lantai dua. Proses gotong royong 
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yang dilakukan oleh ikhwan dan akhwat seperti membersihkan Masjid dengan cara 

menyapu, melap lantai serta jendela, merapikan tempat mukenah, membersihkan 

kamar mandi, tempat wudhu dan halaman sekitar Masjid.  

j. Khidmat Mahasiswa Baru (Maba)  

Menyambut mahasiswa baru dengan menjadi partner bertanya atau memberi 

bantuan jika dibutuhkan, misalnya tentang pengurusan berkas yang maba belum 

ketahui, membantu maba yang kesulitan dengan kendaraan untuk datang kekampus 

utamanya bagi maba yang tidak memiliki kendaraan pribadiyang tempat tinggalnya 

jauh dari kampus dan sulit mendapatkan kendaraan umum, atau mencarikan tempat 

tinggal yang sesuai dengan keinginan maba. 

k. Ifthor Jama’i (buka puasa bersama) 

 MPM rutin melakukan buka puasa bersama di masjid kampus pada setiap 

bulan Ramadhan tiba, dengan menyediakan konsumsi menu untuk berbuka puasa 

untuk para orang-orang yang ingin berbuka puasa di masjid kampus. 

l. Malam Bina Iman dan Taqwa (MABIT) 

Malam Bina Iman dan Taqwa adalah kegiatan yang dilaksanakan untuk 

membina iman dan taqwa para kader MPM sekaligus sebagai media untuk menjalin 

ukhuwah islamiyah. MABIT biasanya diisi dengan kegiatan seperti ceramah, 

tadarrusan, games, tahajjud dan makan bersama para kader MPM. 

Sejauh ini sejak MPM didirikan sampai sekarang mereka belum pernah 

melakukan kegiatan yang melibatkan penganut agama lain, mereka hanya 

melakukan penggalangan dana untuk membantu masyarakat yang terkena musibah 
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tanpa mengenal agama dan kepercayaan dan melakukan sumbangan atau santunan 

untuk anak-anak di panti asuhan.  

9. Fokus Kajian Mahasiswa Pecinta Masjid 

Fokus kajian MPM adalah al-Qur’an. Al-Qur’an inilah yang kemudian 

menjadi tolak ukur pada setiap event dan aktivitas MPM. Al-Qur’an menjadi pokok 

inspirasi, gudang ilmu, dan pedoman hidup (Adab) tiada tepi sehingga ide-ide untuk 

mengadakan ta’lim, kajian, kultum atau seminar semuanya berangkat dari Al-

Qur’an. Tujuannya yaitu bagaimana MPM dapat memperkenalkan atau semakin 

mendekatkan al-Qur’an kepada para mahasiswa dengan kemasan lebih menarik, 

kekinian dan berkesan. Adapun skil-skil yang disediakan wadahnya adalah semua 

untuk mendukung kegiatan-kegiatan dakwah. Selain al-Qur’an dan Sunnah, kajian 

para aktivis MPM (baik ahwat-maupun ikhwan) juga mengacu pada tema-tema 

yang sedang hangat atau marak diperbincangkan. Hal ini tercermin dalam berbagai 

taklim tematik rutin yang telah dilaksanakan dengan mengangkat tema yang 

berbeda. 

 

B. Persepsi Mahasiswa Pecinta Masjid Mengenai Pluralisme Agama 

 Pluralisme mengakui perbedaan sebagai bentuk pluralitas yang pasti ada 

dimana saja, perbedaan-perbedaan syariat dalam setiap agama menandakan bahwa 

setiap agama berbeda dan tidak sama. Setiap agama mempunyai konteks 

partikularitasnya sendiri, sehingga menjadikan setiap agama berbeda-beda. Pokok 

pluralisme agama menghendaki adanya pengakuan secara aktif terhadap agama 

lain, karna setiap agama mempunyai hak untuk hidup dan berkembang. Oleh karena 
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itu kita harus tetap menghargai agama dan keyakinan orang lain dan tidak perlu 

terkungkung dalam anggapan “semua agama itu sama”. Orang yang menghargai 

jati diri masing-masing agama tidak mengataka bahwa agama itu sama, karna 

masing-masing agama memiliki perbedaan. Setiap agama memiliki konsep dan 

pemahaman masing-masing mengenai siapa yang mereka sembah. 

 Penulis melakukan wawancara dengan salah satu Dewan Majelis Syuro dari 

LKA Mahasiswa Pecinta Masjid yang merupakan mantan pengurus yang masa 

jabatannya telah selesai, namun diberi tugas lagi untuk mengabdi di lembaga 

tersebut. Dewan Majelis Syuro itu  ini bertindak sebagai perpanjangan tangan 

antara pembina dan pengurus, perannya adalah membantu pembina dalam 

memantau aktivitas pengurus baru dan menjadi tempat komunikasi pengurus 

sebelum lanjut ke pembina. Ini berarti bahwa semua masalah dan kendala terlebih 

dahulu disampaikan ke Dewan Majelis Syuro kemudian mereka yang 

meneruskannya ke pembina. 

 Dewan Majelis Syuro tersebut memiliki pandangan bahwa isu Pluralisme 

Agama yang gencar diperbincangkan dimana-mana, merupakan isu sensitif dan 

polemik di tengah masyaarakat, ulama bahkan para akademisi. 

Pluralisme Agama itu masih terjadi pergolakan mengenai hal tersebut bukan 

hanya pemerhati agama bahkan para akademisi pun masih menganggapnya 

sebagai polemik, ada pendapat yang mengatakan bahwa pluralisme 

merupakan asumsi yang berpaham pada praktek agama yang berbeda tapi 

menuju satu Tuhan yang sama. Praktek agama yang berbeda tapi menuju 

Tuhan yang sama itu sudah jelas salah dan tidak sepaham dengan kami karna 

telah menyalahi Islam, tapi dari segi sosial kita harus tetap bersikap plural 

karna dari segi sosial itu mengatur muamalah terhadap manusia. Kita harus 

tetap bersikap adil kalau dalam segi muamalah, misalnya berbisnis, berbicara 

ataupun berkomunikasi tapi kalau persoalan untuk menyamakan semua 

agama itu kami tolak sebagaimana dalam Q.S Al- Kafiirun ayat 6, yang 
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menjelaskan tentang perbedaan agama dan tidak ada tukar-menukar dengan 

pengikut agama lain dalam hal peribadahan kepada Tuhan.39 

 

 Persepsi dari MSO Mahasiswa Pecinta Masjid tersebut mendeskripsikan 

bahwa paham Pluralisme Agama merupakan paham yang menjadi polemik di 

tengah masyarakat karna paham pluralisme asumsi yang beranggapan bahwa agama 

itu sama tapi jalannya saja yang berbeda dan tentunya paham pluralisme merupakan 

paham dan ide yang diusung oleh orang-orang yang yang berpemahaman liberal. 

Tapi kalau persoalan sikap pluralis menurut informan tersebut kita harus tetap 

bersikap plural tapi hanya dalam persoalan muamalah saja, kalau untuk 

menyamakan semua agama paham tersebut kami tolak. 

Adapun hasil wawancara dari salah satu informan saya yaitu : 

Paham Pluralisme Agama merupakan salah satu pemikiran liberal yang 

kemudian banyak diadopsi oleh cendekiawan muslim dan para akademisi di 

Indonesia, paham Pluralisme merupakan paham yang tertolak dengan agama 

Islam karna paham tersebut beranggapan bahwa semua agama sama dan 

tentunya hal tersebut kami tolak, karna kita mengakui bahwa hanya agama 

islam lah yang paling benar.40 

 

Penjelasan di atas menggambarkan bahwa Pluralisme Agama merupakan 

paham yang tertolak karna paham tersebut mematahkan klaim kebenaran terhadap 

agama sebagaimana dijelaskan dalam penggalan ayat dalam QS. Ali Imran/ 3:19: 

سْلََمُ ۗ وَمَا اخْتلََفَ نَّ اِ ِِ ا ِ الِْْ يْنَ عِنْدَ اللّٰه ا بَ اِلَّْ مِنْْۢ بعَْدِ مَ الَّذِيْنَ اوُْتوُا الْكِتٰ  الد ِ

َ سَرِيْعُ الْحِسَ  جَاۤءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْياًْۢ بَيْنهَُمْ ۗوَمَنْ يَّكْفرُْ  ِ فَاِنَّ اللّٰه ابِ بِاٰيٰتِ اللّٰه  

 

                                                           
39 Dd, Dewan Majelis Syuro Mahasiswa Pecinta Masjid. (Wawancara,23 Juli 2023). 
40MI, Pembina Mahasiswa Pecinta Masjid. (Wawancara,23 Juli 2023). 
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Terjemahnya: 

“Sesunggunya agama di sisi Allah ialah Islam. Tidaklah berselisih orang-

orang yang telah diberi kitab kecuali setelah mereka memperoleh ilmu, 

karena kedengkian diantara mereka” 41 

 

Informan di atas merupakan Pembina dari Mahasiswa Pecinta Masjid 

(MPM) berpendapat bahwa Pluralisme Agama tidak sesuai dengan konsep Islam, 

karna Pluralisme menganggap semua agama itu sama sedangkan dalam ayat diatas 

menjelaskan bahwa agama yang diterima di sisi Allah hanyalah agama Islam dan 

itu merupakan kebenaran mutlak bagi ummat islam karna bersumber dari kitab suci 

agama Islam. Hal senada juga disampaikan oleh salah satu informan yang juga 

merupakan kader dari Mahasiswa Pecinta Masjid: 

Paham Pluralisme Agama yang definisinya paling fenomenal di tengah 

masyarakat ialah dengan menganggap semua agama itu sama. Memang ada 

banayak agama yang ada di dunia ini tapi kita tetap percaya terhadap 

kebenaran islam, tapi kita tetap bersikap toleransi dan tetap bergaul dengan 

penganut agama lain dalam persoalan muamalah saja tapi kalu untuk 

persoalan keyakinan dan kepercayaan tidak ada toleransi. Paham yang 

menganggap semua agama itu sama kami tolak.42 

 

Pandangan salah satu kader dari Mahasiswa Pecinta Masjid memperlihatkan 

kita bahwa definisi yang paling familiar dan fenomenal di tengan masyarakat 

tentang Pluralisme Agama yaitu menyamakan semua agama. Pemahaman tersebut 

tentunya tidak beliau terima karna semua agama itu tidak sama melainkan hanya 

Islam lah agama yang paling benar diantar semua agama. 

Ketiga informan di atas hampir memiliki persepsi yang sama, mereka 

memahamai bahwa pluralisme agama itu berarti menyamakan semua agama dan 

                                                           
 41 Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahan (Depok: Penerbit SABIQ, 2009), 

h.52. 
42 Im, Dewan Majelis Syuro Mahasiswa Pecinta Masjid. (Wawancara,23 Juli 2023). 
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tentunya mereka menolak hal tersebut. Dapat dicerna dari penjelasan dari ketiga 

informan tersebut bahwa pluralisme agama adalah salah satu paham yang 

fenomenal dan sangat kontroversial di masyarakat karna paham tersebut banyak 

bersinggungan dengan ajaran agama islam.  

Tapi tidak jarang juga kita melihat realitas yang terjadi di tengah masyarakat 

bahwa isu pluralisme gencar di perbincangkan tapi masih sering terjadi pergesekan 

sosial dan konflik antar ummat beragama, ini dikarenakan minimnya sifat dan sikap 

plural serta toleransi diantara masyarakat terutama di kalangan ummat beragama 

sehingga menjadikan sebagian dari mereka apatis dan tidak peduli dengan agama 

lain. Indonesia merupakan bangsa yang majemuk, beragam agama, suku, ras dan 

etnis yang mendiami bangsa ini, oleh karena itu perlunya masyarakat Indonesia 

menanamkan sifat toleransi dan saling menghargai satu sama lain demi mencegah 

terjadinya konflik karna sejatinya Tuhan menciptakan perbedaan sebagai rahmat 

bukan sebagai pemicu konflik dan pergesekan sosial di tengah masyarakat.  

Kebanyakan dari kader Mahasiswa Pecinta Masjid (MPM) tidak memiliki 

pemahaman mendalam tentang Pluralisme Agama atau mereka masih awam dengan 

paham pluralisme agama kecuali bagi kader yang memang berkecimpung dalam 

paham tersebut, ini dikarenakan mereka jarang atau bahkan tidak pernah sama 

sekali membahas hal tersebut dalam setiap kajian ataupun diskusi yang mereka 

lakukan tapi bukan berarti mereka anti toleran mereka tetap menghargai agama 

selain islam dan tetap melakukan muamalah dengan pengikut agama lain, itu 

artinya Mahasiswa Pecinta Masjid tetap menghargai perbedaan dan keberagaman. 
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Sebagaimana yang di sampaikan oleh salah satu informan yang merupakan 

salah satu kader Mahasiswa Pecinta Masjid (MPM). Dia menyampaikan bahwa: 

Saya tidak terlalu paham kak dengan Pluralisme karna dalam kajian ataupun 

diskusi jarang sekali dibahas kak bahkan tidak pernah di bahas di forum, kami 

hanya berfokus pada pengajaran dan pengkajian al-Qur’an, walaupun kami 

tetap mengakui adanya keberagaman terutama keberagaman agama. Dalam 

setiap kajian yang kami lakukan itu kebanyakan berfokus pada pengakjian al-

Qur’an.43 

 

Berdasarkan informasi yang disampaikan oleh informan tersebut, dapat 

disimpulkan bahwa dia tidak memiliki pemahaman mendalam atau masih asing 

dengan kata pluralisme agama, dia hanya memiliki paham tentang keberagaman 

dan perbedaan, mengenai perbedaan tersebut tidak dijadikan sebagai alasan untuk 

bertikai melainkan kita harus tetap memiliki sikap saling menghargai terhadap 

perbedaan yang ada. 

Pemahaman mendalam terkhusus pada konteks literatur ilmiah mengenai 

pluralisme, para kader masih asing dan tidak memahaminya namun mereka tetap 

memiliki paham keberagaman dan menghargai perbedaan terutama perbedaan 

agama. Pemaknaan sikap saling menghargai dan peduli antara satu sama lain 

mereka terapkan dalam berbagai kegiatan amal yang mereka lakukan misalnya 

open donasi terhadap korban bencana dan lain-lain. 

Para kader yang bergabung dalam LKA Mahasiswa Pecinta Masjid 

memiliki pemahaman pluralisme yang menganggap semua agama sama, oleh 

karena itu mereka menolak paham tersebut karena menurut mereka pemahaman 

tersebut tidak senada dengan ajaran Islam dan kebenaran agama Islam. Tetapi para 

                                                           
43 MK, Kader Mahasiswa Pecinta Masjid. (Wawancara,24 Juli 2023). 
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kader tetap memiliki sikap keberagaman, mereka tetap menghargai adanya 

perbedaan di tengan masyarakat Indonesia terutama perbedaan agama. Kader 

Mahasiswa Pecinta Masjid (MPM) tetap memiliki sikap saling menghargai antara 

satu sama lain dan tetap bersikap toleran dengan agama lain serta tetap melakukan 

muamalah seperti dalam hal berbisnis, berbicara dan persoalan muamalah lainnya. 

Persepsi kader MPM ini seiring berjalannya waktu bisa jadi akan 

mengalami perubahan, bisa saja dengan dipengaruhi beberapa faktor mereka lebih 

memahami secara mendalam mengenai pluralisme atau bahkan mereka tetap 

memiliki persepsi yang sama terhadap pluralisme agama, semua tergantung 

lingkungan sosial mereka selanjutnya karena persepsi dipengaruhi besar oleh dua 

faktor yaitu faktor internal dan faktor eksternal dalam hal ini lingkungan sosial para 

kader.    

Sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya, persepsi seseorang 

dipengaruhi oleh dua faktor yaitu faktor internal dan eksternal. Pemikiran para 

kader MPM tentang pluralisme agama yang tidak terlalu mendalam banyak 

dipengaruhi oleh lingkungan sosial para kader karna pada dasarnya mereka jarang 

membahas hal tersebut di setiap kajian mereka. Hal ini sesuai dengan yang 

disampaikan oleh salah satu informan yang juga merupakan kader MPM bahwa: 

 

Saya pernah mendengar kata Pluralisme agama tapi saya tidak terlalu paham 

dengan paham tersebut karna kami jarang mengkaji hal tersebut dalam setiap 

kajian yang kami lakukan, tapi kalau persoalan perbedaan dan keberagaman 

kami tetap menghargai  perbedaan dan tetap harus bersikap toleran satu sama 

lain44 
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Berdasarkan hasil wawancara dengan informan tersebut, dapat dipahami 

bahwa dia mengetahui tentang  pluralisme agama tapi dia tidak terlalu paham 

dengan persoalan tersebut karna tidak pernah dibahas dalam setiap kajian yang 

dilakukan, lanjut dia mengatakan bahwa kalau mengenai perbedaan terutama 

perbedaan agama harus disikapi dengan sikap saling menghargai  antara satu sama 

lain. Faktor eksternal yaitu lingkungan sosial yang menjadi pengaruh dari persepsi 

para kader. Para kader MPM memang jarang berinteraksi dengan orang diluar dari 

Islam, hal tersebut juga menjadi pengaruh dalam membangun persepsi mereka 

terhadap keberagaman ataupun pluralisme. Sikap saling menghargai dan bersikap 

toleran merupakan pandangan yang hampir semua disampaikan oleh kebanyakan 

informan yang telah diwawancarai oleh penulis. 

Para kader MPM sudah memiliki persepsi yang cukup positif mengenai 

perbedaan atau memahami di tengah masyarakat terdapat sebuah perbedaan seperti 

agama, ras, etnis dan perbedaan lainnya harus disikapi dengan saling menghargai 

antara satu sama lain walaupun mereka menolak paham pluralisme agama yang 

menyatakan bahwa semua agama itu sama, karna kebanyakan para kader 

berpandangan bahwa pluralisme agama berarti menyamakan semua agama dan 

tentunya hal tersebut tidak sesuai dengan ajaran agama Islam. 

C.   Proses Interaksi Sosial Mahasiswa Pecinta Masjid UIN Alauddin Makassar 

Peneliti juga berusaha untuk mengetahui bagaimana pandangan dan 

penerapan kader MPM mengenai tiga indikator interaksi sosial. Peneliti hanya 

menggunakan tiga indikator interaksi sosial dalam penelitian ini guna mengetahui 
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pandangan dan penerapan ketiga indikator tersebut di dalam organisasi Mahasiswa 

Pecinta Masjid, ketiga indikator tersebut ialah; kerjasama, akomodasi dan asimilasi. 

1. Kerja sama  

Kerja sama merupakan interaksi sosial yang pokok, kerja sama dilakukan 

untuk memenuhi tujuan, misi, kepentingan ataupun kebutuhan secara bersama. 

Kerja sama terbentuk karena masyarakat menyadari bahwa mereka mempunyai 

kepentingan-kepentinganyang sama sehingga sepakat untuk bekerjasama dalam 

mencapai keinginan dan tujuan bersama. Dalam hal ini peneliti ingin mengetahui 

bagaimana bentuk kerja sama kader MPM ketika melaksanakan kegiatan.  

Adapun hasil wawancara dengan salah satu informan yang menyatakan bahwa : 

Terkait dengan kerja sama kami para kader, kami tetap melakukan kerja sama 

ketika melakukan atau menyelenggarakan kegiatan. Kami di kepengurusan 

memang terbagi menjadi beberapa departemen tapi ketika melakukan  

kegiatan kami tetap kerja sama dengan para kader. Terkait dengan kerja sama 

dengan lembaga atau organisasi lain, kami tetap melakukan komunikasi 

dengan lembaga tersebut untuk melakukan kerja sama seperti hmj, bem dan 

organisasi lainnya. Semua organisasi yang mau kerja sama dengan MPM kita 

akan menerimanya dengan legowo bahkan kami merasa senang jika ada yang 

mau bekerja sama asalkan organisasi tersebut sejalan dengan program-

program dakwah yang kami laksanakan baik dari birokrasi maupun organisasi 

yang bentuk gerakan nya sama dengan MPM, bahkan program SMART 

merupakan hasil kerja sama dengan HMJ.45 

 

Dari penjelasan kader diatas dapat disimpulkan bahwa MPM tetap 

melakukan kerja sama dalam setiap kegiatan ataupun ketika menyelenggarakan 

event. Para kader tetap saling berkoordinasi ketika melakukan kegiatan walaupun 

mereka berbeda devisi atau departemen, selain itu MPM juga tetap menerima dan 

melakukan kerja sama dengan lembaga atau organisasi yang lain asalkan lembaga 

                                                           
45 Dd, Kader Mahasiswa Pecinta Masjid. (Wawancara,23 Juli). 
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tersebut sejalan dengan program-program dakwah yang MPM lakukan. Salah satu 

program hasil kerja sama MPM dengan organisasi lainnya yaitu HMJ ialah program 

Smart. 

Informasi yang sama juga disampaikan oleh salah satu kader dari MPM 

yang menjelaskan tentang kerja sama dalam setiap kegiatan yang MPM lakukan: 

 

Terkait dengan kerja sama antar para kader dalam setiap kegiatan yang 

dilaksanakan, tentu diawali dengan bentuk kepemimpinan dari ketua umum 

supaya ketua umum memberikan arahan dalam melaksanakan kegiatan. 

Setiap depertemen menjalankan ranah masing-masing dalam menjalankan 

agenda atau program kerjanya, tapi tetap dibantu dan bekerja sama dengan 

departemen atau kader lainnya untuk saling melengkapi serta menutupi 

kekosongan yang sama demi terlaksananya kegiatan yang diselenggarakan.46 

 

Sesuai dengan penjelasan kader tersebut dapat disimpulkan bahwa dalam 

setiap kegiatan yang MPM selenggarakan tetap melakukan koordinasi dan kerja 

sama dengan kader lainnya sesuai dengan arahan ketua umum. Departemen yang 

menyelenggarakan kegiatan dibantu dan bekerja sama oleh departemen lainnya 

agar terlaksananya kegiatan yang diselenggarakan. 

Adapun hasil wawancara dengan informan lainnya yang menyatakan bahwa : 

Terkait kerja sama MPM kami berfokus pada pembinaan al-Qur’an, buka 

puasa, bakti sosial dan semua kegiatan MPM kami saling tolong menolong 

dan tetap berkoordinasi dengan setiap kader maupun departemen masing-

masing. Kami juga biasa melakukan kerja sama dengan organisasi lain seperti 

HMJ, BEM dan lainnya asalkan kegiatan yang diadakan tidak bertentangan 

dengan Islam.47 

 

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa MPM dalam 

menyelenggarakan kegiatan tetap melakukan kerja sama dan selalu berkoordinasi 

dengan para kader ataupun dengan departemen masing-masing demi terlaksananya 

                                                           
46 MK, Kader Mahasiswa Pecinta Masjid. (Wawancara,23 Juli). 
47 Im, Kader Mahasiswa Pecinta Masjid. (Wawancara, 23 Juli). 
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kegiatan dengan baik. Selain itu MPM tetap menerima dan melakukan kerja sama 

dengan organisasi lain ketika organisasi tersebut ingin melakukan kerja sama 

dengan MPM asalkan kegiatan yang akan dilaksanakan tidak bertentangan dengan 

ajaran islam dan sesuai dengan visi dan misi MPM. 

2. Akomodasi  

Akomodasi merupakan suatu proses penyesuaian antar individu dengan 

individu, individu dengan kelompok atau kelompok dengan kelompok guna 

mencegah dan mengurangi serta mengatasi ketegangan, kesenjangan maupun 

konflik yang terjadi. Akomodasi merupakan upaya manusia untuk mengatasi 

pertentangan demi mencapai kestabilan dan keharmonisan dalam kehidupan 

bermasyarakat ataupun berkelompok. Peneliti berusaha untuk mengetahui 

bagaimana proses akomodasi yang biasa diterapkan oleh para kader MPM untuk 

mencegah maupun mengatasi ketegangan, kesejangan dan konflik yang terjadi di 

dalam organiasi mereka. 

Adapun hasil wawancara dengan salah satu kader MPM yang menyatakan bahwa: 

Terkait dengan akomodasi yang kami lakukan yang pertama kami lakukan 

ialah tabayyun dulu apa masalahnya, biasanya kami memanggil kader yang 

bermasalah tersebut dan menanyakan masalahnya, selanjutnya kita 

melakukan musyawarah untuk membicarakan dengan baik-baik supaya 

masalah yang terjadi cepat terselesaikan dan tanpa ada yang harus tersakiti. 

Jadi memang selama ini kita selalu menjaga dan menjalin ukhuwah yang kuat 

dan baik.48 

 

 Hasil wawancara di atas menjelaskan tentang proses akomodasi yang 

dilakukan oleh MPM ketika terjadi pertentangan atau kesenjangan dalam MPM. 

MPM melakukan tabayyun terlebih dahulu untuk mencari tahu atau memverikasi 

                                                           
48 Dd, Kader Mahasiswa Pecinta Masjid. (Wawancara,23 Juli). 
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masalah yang terjadi kemudian barulah dilakukan musyawarah untuk mencari titik 

temu atau solusi dari permasalahan tersebut tanpa ada pihak yang merasa  tersakiti 

atau dirugikan. 

 Informan selanjutnya menyatakan asumsi yang hampir sama dengan 

informan sebelumnya yaitu: 

 

Mengenai akomodasi atau penyesuaian dalam kesatuan sosial, dalam hal 

tersebut kita melakukan akomodasi demi terjalinnya ukhuwah dan 

persaudaraan yang erat. Kami menghargai perbedaan dan keberagaman untuk 

mencegah terjadinya pertentangan ataupun konflik, maka perlunya kita 

sebagai ummat islam mempelajari islam dengan baik dan menyeluruh.49 

 

Hasil wawancara diatas menjelaskan bahwa proses akomodasi yang 

diterapkan MPM untuk mengatasi permasalahan dan kesenjangan yang terjadi. 

Menghargai perbedaan dan keberagaman adalah salah satu solusi untuk mencegah 

terjadinya konflik antar kader, walaupun pada dasarnya dalam setiap lembaga 

ataupun organisasi  pasti biasa terjadi kesenjangan ataupun kesalahpahaman oleh 

karena itu diperlukannya akomodasi yang baik demi mencari solusi untuk 

mengatasi kesenjangan ataupun permasalahan tersebut. 

Adapun hasil wawancara dengan informan selanjutnya yaitu : 

Ketika terjadi sebuah permasalahn ataupun pertentangan yang pertama kami 

lakukan ialah memverivikasi hal tersebut apakah betul masalahnya dan apa 

inti dari masalahnya setelah itu kami mengingatkan pelakunya dan jika tidak 

diindahkan maka kami akan beri peringatan kepada pelaku.50 

 

                                                           
49 MK, Kader Mahasiswa Pecinta Masjid. (Wawancara,23 Juli). 

   

 
50 Im, Kader Mahasiswa Pecinta Masjid. (Wawancara, 23 Juli). 
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 Berdasarkan informasi yang disampaikan oleh salah satu kader  MPM 

bahwa dalam menerapkan akomodasi ketika terjadi pertentangan ataupun 

kesenjangan mereka sama saja halnya dengan organisasi lain. MPM tetap 

melakukan verifikasi terlebih dahulu untuk mengetahui inti masalah tersebut 

kemudian mengingatkan pelaku agar tidak mengulangi perbuatannya dan pada 

akhirnya jika setelah diingatkan atau dinasehati tapi pelaku tetap tidak 

mengiindahkan hal tersebut maka pelaku akan diberi peringatan. 

3. Asimilasi  

 Asimilasi merupakan proses sosial yang ditandai dengan berkurangnya 

perbedaan di antara masyarakat. Proses asimilasi menunjuk pada proses yang 

ditandai dengan adanya usaha mengurangi perbedaan yang ada di antara kelompok 

ataupun masyarakat serta usaha menyamakan sikap, mental, dan tindakan demi 

tercapainnya tujuan bersama. Asimilasi terjadi apabila ada kelompok masyarakat 

dengan latar belakang dan budaya yang berbeda saling bergaul dan hidup 

berdampingan secara intensif dalm kurun waktu yang cukup lama, sehingga lambat 

laun beberapa kebuadayaan mereka menyatu, berubah dan terbentuklah budaya 

baru sebagai budaya campuran dari kedua kelompok tersebut. Dalam hal ini penulis 

ingin mengetahui bagaimana proses interaksi sosial asimilasi yang diterapkan oleh 

MPM dalam lingkungan kampus maupun di lingkungan masyarakat luas.  

Adapun hasil wawancara dari informan saya mengatakan bahwa : 

Proses asimilasi yang diterapkan di MPM itu kita tetap mengikuti zaman, apa 

yang cocok dengan zaman itu yang kita ikuti. Kita di MPM itu apa yang bisa 

kita jadikan hal baru yang sesuai dengan kondisi sekarang, misalnya generasi 

milenial atau generasi z menyukai metode yang sedang tren maka kita ikuti 

hal tersebut tanpa harus mengorbankan prinsip-prinsip dasar yang telah kita 

bangun. Sesuatu yang baru dalam dunia dakwah atau yang sesuai dengan 
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gerakan dakwah kita dan mampu menarik mahasiswa kenapa tidak kita adopsi 

saja. Begitupun dengan kader yang sudah bergabung dengan organisasi lain 

kemudian bergabung juga di MPM dan memiliki saran yang bagus tentang 

kegiatan yang pernah kader tersebut lakukan di organisasi sebelumnya, jika 

sejalan dengan MPM maka kita akan adopsi asalkan hal tersebut baik. 

Sebagai contoh kegiatan yang diadopsi ialah bincang-bincang organisasi yang 

awalnya merupakan kegiatan dari Ldf Al-Ahkam kemudian diadopsi  dan 

diganti teknis dan namanya.51 

 

Dari hasil wawancara di atas dapat kita mengambil kesimpulan bahwa proses 

asimilasi yang diterapkan di MPM tergolong begitu unik, mereka tetap mengikuti 

perkembangan zaman tapi juga tetap menyesuaikan dengan prinsip dari MPM itu 

sendiri. Pada dasarnya asimilasi yang di lakukan di MPM itu sesuai dengan porsi 

dan kebutuhan organisasi tanpa harus melucuti prinsip dari lembaga tersebut, MPM 

juga tetap menerima saran dari kader yang notabene nya memiliki dualisme yang 

berbeda asalkan hal tersebut sejalan dengan gerakan dakwah MPM.  

Hal senada juga disampaikan oleh salah satu informan yang menyatakan bahwa : 

Terkait dengan proses asimilasi di MPM, dalam hal ini untuk penjelasan awal 

proses asimilasi atau penyesuaian sifat asli kita dengan sifat asli lingkungan. 

Kita sebagai manusia tidak boleh terlalu kaku terhadap lingkungan, kita harus 

berusaha menyesuaikan selama hal-hal yang ada di lingkungan tersebut jika 

itu terkait dengan kebakan namun hal buruk tentunya kita tinggalkan dan 

tidak boleh terlarut dalam keburukan tersebut. Kami tetap menerima asimilasi 

misalnya usulan dari kader untuk mengambil pelajaran atau ibrah dari 

lembaga lain dan tetap berisinergi dengan lembaga lain untuk menebar 

kebaikan, baik itu bersifat keagamaan, sosial maupun hal lainnya agar saling 

mendapat manfaat satu sama lain.52 

 

 MPM tetap mengikuti perkembangan zaman sesuai dengan lingkungan 

sekitarnya. Informan diatas menjelaskan bahwa manusia tidak boleh kaku dengan 

perkembangan zaman, menyesuaikan diri dengan zaman serta menyaring segala hal 
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yang ada. MPM tetap menerima asimilasi diantara para kader misalnya menerima 

saran dari kader dan mengambil pelajaran dari lembaga lain asalkan hal tersebut 

mengandung kebaikan demi terciptanya lingkungan berorganisasi maupun 

lingkungan bermasyarakat yang harmonis dan kondusif. 

Informan selanjutnya juga menyatakan bahwa : 

Kita tetap melakukan asimilasi ataupun menerima saran kegiatan dari kader 

yang berasal dari organisasi lain juga asalkan hal tersebut sesuai dengan 

syariat islam dan sejaln dengan visi dan misi MPM itu sendiri. Kita juga tetap 

mengikuti perkembangan  zaman dalam melaksanakan dakwah misal 

kegiatannya yaitu, kajian dan taklim online, pengajaran online dan kegiatan 

yang bisa dionlinekan.53 

 

Berdasarkan penjelasan dari informan tersebut dapat disimpulkan bahwa 

pada dasarnya MPM tetap melakukan asimilasi misalnya ingin menyelenggarakan 

kegiatan. MPM juga terkadang mengadopsi kegiatan dari organisasi lain sesuai 

saran dari para kader asalkan kegiatan tersebut tidak bertentangan dengan syariat 

Islam dan tetap sejalan dengan visi dan misi MPM, selain itu MPM tetap mengikuti 

perkembangan zaman dalam melaksanakan misi dakwah tanpa harus bersifat kaku. 

Dengan demikian MPM mengikuti modernisasi yang ada dan disesuaikan dengan 

visi, misi dan ciri khas MPM itu sendiri agar kegiatan yang diselenggarakan dapat 

menarik peminat yang banyak dari generasi muda mudi milenial dan generasi z 

yang banyak kemudian menggunakan teknologi dalam mengakses apapun, 

sehingga hal tersebut juga menjadi tolak ukur MPM dalam membentuk kegiatan 

yang berbasis online atau daring. 

                                                           
53 Im, Kader Mahasiswa Pecinta Masjid. (Wawancara, 23 Juli). 
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Hasil penelitian diatas mengenai persepsi dan proses interaksi sosial MPM 

sejalan dengan teori interaksionisme simbolik tentang self indication. Penulis 

memahami bahwa kader MPM sebelum memberi pandangan terhadap pluralisme 

agama terlebih dahulu mereka memahami, menilainya kemudian memaknai serta 

merenungkannya untuk melakukan tindakan yang sesuai dengan makna tersebut. 

Selain itu para kader MPM memiliki simbol komunikasi yang banyak kemudian 

ditemukan di kehidupan sehari-hari seperti mencium tangan guru atau ustaz, 

mappatabe (permisi), salaman sesama kader maupun sesama mahasiswa ketika 

bertemu bahkan kadang mereka berpelukan untuk melepas rasa rindu ketika lama 

tidak bertemu, semua itu merupakan simbol komunikasi yang banyak digunakan di 

MPM sebagai bentuk penghormatan kepada para ustaz atau guru, sesama kader 

maupun kepada masyarakat luas. 
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WAWANCARA DENGAN INFORMAN 

 

Wawancara : Pembina Mahasiswa Pencinta Masjid 

 

Wawancara : Kader Mahasiswa Pencinta Masjid 

 



 
 

 
 

Data Informan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No. 

 

Nama Informan 

 

Jabatan 

 

Usia 

 

1. 

 

MI 
 

Pembina 

 

24 

 

2. 

 

Dd 

Dewan Majelis Syuro 

Organisasi 

 

23 

 

3. 

 

MK 

Kader Mahasiswa 

Pecinta Masjid 

 

22 

 

4. 

 

Zk 

Kader Mahasiswa 

Pecinta Masjid 

 

22 

 

5.  

 

Im 

Kader Mahasiswa 

Pecinta Masjid 

 

22 

 

6.  

 

SS 

Kader Mahasiswa 

Pecinta Masjid 

 

22 

 

7. 

 

 

AH 

Kader Mahasiswa 

Pecinta Masjid 

 

22 

 

8. 

 

YN 

Kader Mahasiswa 

Pecinta Masjid 

 

22 

 

9. 

 

Fm 

Kader Mahasiswa 

Pecinta Masjid 

 

22 

 

10. 

 

RS 

Kader Mahasiswa 

Pecinta Masjid 

 

22 



 
 

 
 

Pedoman Wawancara 

 

1. Sejak kapan Anda bergabung di MPM (Mahasiswa Pencinta Masjid) ? 

2. Apa yang membuat Anda tertarik sehingga memilih bergabung di organisasi 

MPM (Mahasiswa Pencinta Masjid) ? 

3. Bisakah Anda menjelaskan gambaran umum tentang MPM (Mahasiswa 

Pencinta Masjid) ? 

4. Apa yang Anda ketahui tentang pluralisme agama ? 

5. Bagaimana persepsi atau pandangan Anda mengenai isu pluralisme agama 

? 

6. Bagaimana bentuk-bentuk aktivitas MPM ( Mahasiswa Pencinta Masjid ) ? 

7. Bagaimana pola interaksi antara kader dengan mahasiswa diluar lembaga ? 

a. Bagaimana proses kerja sama yang di terapkan di MPM? 

b. Bagaimana proses akomodasi yang diterapkn di MPM? 

c. Bagaimana proses asimilasi yang biasa terjadi di MPM? 

8. Apa harapan Anda untuk organisasi MPM (Mahasiswa Pencinta Masjid) ke 

depannya? 
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