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ABSTRAK 

 

Nama  : Muh. Rifki 

NIM  : 40400119094 

Jurusan : Ilmu Perpustakaan 

Fakultas : Adab dan Humaniora 

Judul Skripsi: Studi Tentang Motivasi Akademisi di Fakultas Adab dan 

Humaniora Dalam Mensitasi Sebuah Pada Penulisan Artikel 

Jurnal 

 

Skripsi ini membahas tentang studi tentang motivasi akademisi di Fakultas 

Adab dan Humaniora dalam mensitasi sebuah pada penulisan artikel Jurnal. 

Adapun pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah: 1) Bagaimana bentuk 

motivasi akademisi di Fakultas Adab dan Humaniora dalam mensitasi sebuah 

karya pada penulisan artikel jurnal dan 2) Bagaimana akademisi di Fakultas Adab 

dan Humaniora dalam mensitasi dalam mensitasi sebuah karya pada penulisan 

artikel jurnal.  

Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif yang 

menggambarkan secara mendalam tentang objek yang diteliti. Adapun sumber 

data penelitian ini adalah akademisi di Fakultas Adab dan Humaniora (khususnya 

tenaga pengajar) dan yang mempublikasikan tulisan atau penelitian dalam waktu 

tiga tahun terakhir. Sedangkan metode pengumpulan data dilakukan dengan 

observasi, wawancara, dan dokumentasi. Selanjutnya, teknik pengolahan dan 

analisis data dilakukan dengan melalui tiga tahap, yaitu: reduksi data, penyajian 

data, dan penarikan kesimpulan.  

Hasil penelitian ini menunjukan bahwa teori kontruksi sosial adalah teori 

yang paling banyak dijadikan motivasi oleh akademisi di fakultas adab dan 

humaniora untuk mempengaruhi seseorang agar tertarik membaca tulisannya, 

kemudian teori normatif sitiran juga banyak dijadikan motivasi oleh akademisi 

karena sebagai aturan dari penulisan karya tulis ilmiah, selanjutnya teori optimal 

foraging juga menjadi teori yang dijadikan motivasi akademisi karena 

memberikan ide atau referensi, Selain itu teori  handicap principle juga menjadi 

teori yang dijadikan motivasi akademisi karena memunculkan penemuan-

penemuan terbaru dalam dunia penelitian dan terakhir teori symbolic 

characteristics yang tidak dijadikan motivasi dari pernyataan akademisi di 

fakultas adab dan humaniora. Penggunaan kutipan langsung dan tidak langsung 

disesuaikan dengan kebutuhan para akademisi dan juga ketentuan yang 

diperintahkan atau persyaratan oleh jurnal tempat tulisan akademisi 

dipublikasikan. 

Implikasi pada penelitian ini adalah perpustakaan diharapkan 

memanfaatkan motivasi akademisi dalam mensitasi sebuah karya pada penulisan 

artikel jurnal yang dimana dapat membantu para pemustaka dalam memberikan 

koleksi yang relevan, dan memahami setiap kebutuhan dari pemustaka khususnya 

yang sedang melakukan penelitian atau menulis karya tulis ilmiah. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang  

Manusia dalam beraktivitas membutuhkan adanya motivasi untuk 

mencapai tujuan. Adanya motivasi menjadikan kebutuhan yang akan dicapai 

seseorang mudah terealisasikan, berbeda apabila dibandingkan dengan yang tidak 

ataupun kurang memiliki motivasi. Menurut Mc. Donaid dalam Malik (2011:94). 

menjelaskan bahwa motivasi sebagai suatu perubahan tenaga di dalam diri 

manusia yang ditandai oleh dorongan dan reaksi-reaksi dalam usaha mencapai 

tujuan. Motivasi dibutuhkan dalam setiap sisi kehidupan, tak terkecuali juga 

dalam ilmu pengetahuan sesuai tuntutan perkembangan zaman. Peran motivasi 

dalam ilmu pengetahuan yakni mendorong seseorang dalam mengemukakan ide 

dan gagasan. Ide dan gagasan yang dikemukakan dengan tepat membantu 

terwujudnya perluasan ilmu pengetahuan secara global.  

Adapun menurut Hamzah (2008: 3) menjelaskan istilah motivasi berasal 

dari kata motif yang dapat diartikan sebagai kekuatan yang terdapat dalam diri 

seseorang, yang menyebabkan individu tersebut bertindak atau berbuat. Motif 

tidak dapat diamati secara langsung, tetapi dapat diinterpretasikan dalam tingkah 

lakunya, seperti ransangan dorongan, atau pembangkit tenaga munculnya suatu 

tingkah laku tertentu. 

Dalam penulisan artikel jurnal ada berbagai alasan atau motivasi penulis 

mengutip sebuah karya atau tulisan. Menurut Nicolaisen (2007: 30) menjelaskan 

berbagai teori atau motif seseorang dalam mengutip, teori normatif sitiran, teori 

kontruksi sosial sitiran, teori optimal foraging, teori handicap principle, symbolic 
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characteristics. Adapun penjelasan singkat terkait teori yang disebutkan di atas 

sebagai berikut; 

Teori Normatif Sitiran yang menjelaskan bahwa penulis wajib 

mencantumkan sitasi karya seseorang terdahulu sebagai bentuk alat bayar 

terhadap utang intelektual mereka kepada ilmuan atau penulis sebelumnya, yang 

kedua teori Kontruksi Sosial Sitiran yang menjelaskan tentang bagaimana penulis 

dapat mempengaruhi peneliti lainnya secara persuasif, yang ketiga teori Optimal 

Foraging yang menjelaskan tentang mudahnya mengakses atau jangkauan yang 

mudah dalam mengakses tulisan terdahulu, yang teori Handicap Principle yang 

menjelaskan tentang kekurangan dan kelemahan karya-karya sebelumnya dan 

membuatnya lebih baik dari karya sebelumnya, yang terakhir teori Symbolic 

Characteristics yang menjelaskan tentang bagaimana penelitian terdahulu sering 

dijadikan pedoman atau seberapa sering penelitian tersebut dikutip. 

Dengan adanya penelitian ini, perpustakaan sebagai sumber penyedia 

informasi diharapkan dapat membantu pemustaka khususnya akademisi dalam 

melakukan riset dengan cara menyiapkan bahan Pustaka yang relevan dengan 

kebutuhan mereka. Penelitian yang membahas tentang motivasi mengutip dapat 

membantu perpustakaan dalam mengidentifikasi bahan pustaka yang relevan 

sesuai dengan kebutuhannya termasuk akdemisi. 

Menulis di jurnal ilmiah merupakan kegiatan yang kurang diminati di 

Indonesia bagi sebagian orang, kecuali tenaga pengajar seperti dosen universitas, 

yang harus selalu mempublikasikan karya tulisnya di jurnal atau majalah ilmiah, 

sebagai salah satu persyaratan akademisi (dosen) di Fakultas Adab dan 

Humaniora. Meski begitu, salah satu syarat saat ini bagi mahasiswa yang lulus 

dari Strata 1 sampai 3 adalah untuk mempublikasikan tulisannya di jurnal ilmiah 
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dikarenakan jurnal ilmiah adalah tempat di mana hasil penelitian atau ide 

seseorang dirilis ke publik. Melalui jurnal, peneliti dan penulis dapat 

menginformasikan kepada masyarakat tentang berbagai penemuan atau ide baru 

setelah melalui proses seleksi dan revisi oleh editor dan mitra review jurnal. Pada 

jurnal terakreditasi nasional atau internasional, tingkatan kesulitan untuk dapat 

masuk dalam jurnal tersebut akan sulit karena banyak yang ingin karya diterbitkan 

melalui jurnal tersebut selain proses revisi dari mitra bestari yang rumit dan 

panjang.  

Saat menulis karya ilmiah, peneliti tidak bisa lepas dari penelitian 

sebelumnya. Agar karya ilmiah menemukan titik temu atau menarik kesimpulan, 

peneliti harus mengutip atau mensitasi bahan pustaka lainnya. Kutipan atau sitasi 

digunakan oleh peneliti sebagai penunjang ilmiah untuk mengurangi subjektivitas 

karya ilmiah dan dengan demikian meningkatkan kualitas karya ilmiah. Kutipan 

tersebut kemudian digabungkan menjadi sebuah daftar pustaka atau bibliografi. 

Peneliti dapat menggunakan berbagai sumber referensi dalam mengutip sumber. 

Referensi yang tersedia bagi peneliti antara lain yakni buku cetak, tesis, disertasi, 

disertasi, tesis, hasil seminar, jurnal, dan lainnya. (Dewi, 2012) 

Tujuan seorang penulis mensitasi karya yang sudah ada sebelumnya 

adalah agar memperjelas sebuat penelitian serta memperkuat sebuah hasil dari 

penelitian atau temuan, memberitahu kepada pembaca tentang penelitian yang 

telah dilakukan, menafsirkan teori, menujukkan karya lain yang berbeda dan 

sebagainya. Istilah sitasi seringkali digunakan untuk menunjuk kepada daftar 

Pustaka suatu publikasi ilmiah.  

Dalam artikel jurnal yang ditulis oleh Wina Erwina dan Yulianti yang 

berjudul “Kajian Sitasi Karya Ilmiah Dosen Fikom Unpad Dalam Skripsi 

Mahasiswa: Analisis Sitasi Karya Ilmiah Dosen Dalam Skripsi Mahasiswa Pada 
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Database Gdl Di Fikom Library and Knowledge Center (Flkc) Universitas 

Padjadjaran Pada Semester Genap Tahun 2011.” Penelitian yang dilakukan Wina 

Erwina dan Yulianti yang membahas tentang pentingnya memahami sitasi dalam 

meningkatkan kualitas penulisan karya tulis ilmiah bagi para civitas. Gambaran 

hasil penelitian ini adalah berupa kebijakan jelas terkait penanaman keterampilan 

penulisan sitasi dan anti plagiat. Program Literasi Informasi di perguruan tinggi 

untuk memastikan terjaminnya pendidikan pemakai (user education) di 

Perpustakaan, khususnya terkait penulisan sitasi. 

Adapun penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Maulana Arif  Hidayat 

dalam skripsinya yang berjudul “motivasi penulis artikel di jurnal Fihris (studi 

kasus: Fihris volume IX nomor 1 januari-juni 2014).” Penelitian yang dilakukan 

oleh Maulana Arif Hidayat tentang motivasi penulis artikel yang membahas 

bagaimana motivasi-motivasi para penulis artikel di Jurnal Fihris. Sedangkan 

penelitian yang saya lakukan saat ini membahas tentang motivasi akademisi di 

Fakultas Adab dan Humaniora dalam mensitasi sebuah karya pada penulisan 

artikel jurnal. Metode penelitian yang digunakan peneliti sebelumnya sama 

dengan metode yang akan digunakan peniliti saat ini yaitu penelitian kualitatif 

dengan pendekatan deskriptif. 

Berdasarkan hasil observasi awal yang peneliti lakukan ada motif baru 

yang dikemukakan oleh informan yang peneliti temui, informan mengemukakan 

pendapatnya mengapa beliau mensitasi karya terdahulu dikarenakan beliau 

terinspirasi dari tokoh yang merupakan guru besarnya ketika menempuh 

pendidikan perguruan tinggi. 

Dengan uraian di atas yang perlu diperhatikan yakni motivasi dalam 

mengutip di bidang akademisi sangat diperlukan apalagi dalam menyusun karya 

tulis ilmiah yang menjadi tugas dari akademisi baik dalam mengerjakan tugas 
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akhir maupun penerbitan artikel jurnal. Dalam mengutip diperlukan metode atau 

pengetahuan yang harus dimiliki oleh akademisi agar terhindar dari plagiasi, ada 

juga kajian yang membahas terkait mengutip yakni Sitasi. Untuk itulah penulis 

mengangkat judul “Studi Tentang Motivasi Akademisi di Fakultas Adab Dan 

Humaniora Dalam Mengutip Sebuah  Karya Pada Penulisan Artikel Jurnal” 

B. Rumusan Masalah 

Rumusan masalah dalam penitian ini : 

1. Bagaimana bentuk motivasi akademisi di Fakultas Adab dan Humaniora 

dalam mensitasi sebuah karya pada penulisan artikel jurnal? 

2. Bagaimana akademisi di Fakultas Adab dan Humaniora dalam mensitasi 

sebuah karya pada penulisan artikel jurnal? 

C. Fokus dan Deskripsi Fokus 

1. Fokus 

Fokus pada penelitian ini adalah motivasi Akademisi di Fakultas Adab 

dan Humaniora dalam Mensitasi sebuah karya pada penulisan Artikel Jurnal. 

2. Deskripsi Fokus 

Motivasi dalam mengutip sebuah karya pada penulisan artikel jurnal 

sangat diperlukan, karena dapat memberikan dorongan dan motif terhadap 

akademisi lainnya baik mahasiswa maupun tenaga pengajar sendiri dalam 

melakukan sebuah penelitian. Motif dalam mengutip sebuah karya dapat 

dijadikan sumber rujukan dalam bidang perpustakaan sebagai sumber 

informasi dalam mengadakan bahan Pustaka yang relevan. 
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Setelah penulis mendapatkan motif dalam mengutip pada setiap 

akademisi khususnya dosen yang telah melakukan riset atau biasa disebut 

mempublikasi penelitiannya terkhusus pada artikel jurnal yang ada di 

Fakultas Adab dan Humaniora, kemudian penulis mengaitkan setiap motif 

akademisi dalam mengutip sebuah karya dengan teori sitasi. Sehingga dapat 

menarik kesimpulan dimana kesimpulan tersebut dapat dimanfaatkan baik 

akademisi maupun pustakawan dalam menyiapkan bahan Pustaka yang 

relevan. 

D. Kajian Pustaka 

Untuk membahas judul “Studi tentang Motivasi Akademisi di Fakultas 

Adab dan Humaniora dalam Mengutip/Sitasi Untuk Menyusun Artikel Jurnal” ada 

beberapa bahan rujukan atau referensi yang dianggap cocok dengan objek 

penelitian ini namun, hanya hanya beberapa yang peneliti dapat kemukakan 

diantaranya sebgai berikut: 

1. Citation Analysis in Research Evaluation (Information Science and 

Knowledge Management), oleh Henk F. Moed (2005). Yang membahas 

tentang evaluasi kinerja penelitian ilmiah dan berfokus pada kontribusi 

karya ilmiah untuk kemajuan pengetahuan ilmiah. 

2. Citation Analysis. Annual Review of Information Science and 

Technology. Oleh Jeppe Nicolaisen (2007). Yang membahas terkait teori-

teori dalam mengutip sebuah ide, karya dan gagasan yang telah dibuat 

oleh orang sebelumnya. 
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3. Kajian Sitasi Karya Ilmiah Dosen Fikom Unpad Dalam Skripsi 

Mahasiswa: Analisis Sitasi Karya Ilmiah Dosen Dalam Skripsi 

Mahasiswa Pada Database Gdl Di Fikom Library and Knowledge Center 

(Flkc) Universitas Padjadjaran Pada Semester Genap Tahun 2011. Wina 

Erwina dan Yulianti (2012), yang membahas tentang pentingnya 

memahami sitasi dalam meningkatkan kualitas penulisan karya tulis 

ilmiah bagi para civitas. 

4. Petunjuk Sitasi serta cantuman daftar Pustaka bahan Pustaka online, oleh 

Sophia, Sulastuti (2002). Yang membahas tentang pengertian Sitasi dan 

daftar Pustaka berbasis online. 

5. Bibliometrics and Citation Analysis of “Baca: Jurnal Dokumentasi dan 

Informasi” Published During 2015-2019, Aulianto, Dwi Ridho (2020). 

Jurnal yang membahas mengenai kajan Bibliometrik khususnya Analisis 

Sitasi tentang artikel jurnal. 

6. Analisis Sitasi Pada Artikel Jurnal Anuva Tahun 2017, Krismayani, Ika 

(2021). Jurnal ini membahas tentang kajian Sitasi mengenai observasi 

kutipan pada suatu karya ilmiah. 

7. Pelatihan Cara Menulis Sitasi dan Daftar Pustaka Jurnal Format Apa 

Style Menggunakan Aplikasi Mendeley, Herinda Mardin, Baharuddin 

Baharuddin, La Nane (2020). Jurnal yang membahas Teknik penulisan 

kutipan dan daftar pustaka dalam suatu karya tulis ilmiah khususnya 

jurnal ilmiah. 
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8. Sitasi Ilmiah Menggunakan Perangkat References pada Microsoft Word, 

Wahyudin Darmalaksana (2020). Jurnal yang membahas Teknik 

referensi dan cara mengutip sumber melalui fitur bawaan dari Microsoft 

word.  

9. Teori-Teori Motivasi, Widayat Prihartanta (2015). Jurnal yang 

membahas teori-teori motivasi berbagai para ahli, yang dapat dibuat 

menelusuri motivasi akademisi dalam mengutip sebuah karya. 

10. Motivasi Penulis Artikel di Jurnal Fihris (Studi Kasus: Fihris Volume IX 

Nomor 1 Januari-Juni 2014), Hidayat, Maulana Arif (2015). Penelitian 

yang membahas mengenai motivasi seorang penulis artikel. 

Dari penjelasan referensi diatas, penulis dapat menarik kesimpulan bahwa 

dari beberapa referensi diatas, belum ada yang membahas khusus tentang motivasi 

akademisi dalam mengutip sebuah karya pada penulisan artikel jurnal, penelitian 

ini bermaksud untuk mengungkap motivasi setiap penulis dalam mengutip. 

E. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

a. Untuk mengetahui bentuk motivasi akademisi di Fakultas Adab dan 

Humaniora dalam mengutip sebuah karya pada penulisan artikel 

jurnal. 

b. Untuk mengetahui strategi atau cara akademisi di Fakultas Adab dan 

Humaniora dalam mengutip sebuah karya pada penulisan artikel 

jurnal. 

2. Manfaat Penelitian 
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a. Penelitian ini sebagai tahap awal penulis untuk lebih dalam 

mengetahui dunia ilmu perpustakaan khususnya studi tentang motif 

akademisi dalam mengutip. 

b. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan motivasi terhadap 

peneliti atau penulis dimasa yang akan datang khususnya akademisi 

di Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. 

c. Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan tentang ilmu 

perpustakaan yang terkait dengan analisis Sitasi untuk mengetahui 

bagaimana pentingnya memahami Sitasi. 

d. Penelitian ini diharapkan dapat membantu perpustakaan dalam 

menyiapkan bahan Pustaka yang relevan. 

e. Penelitian ini diharapkan dapat membantu akademisi yang 

melakukan penelitian dalam menemukan bahan Pustaka yang 

relevan. 
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BAB II 

TINJAUAN TEORETIS 

A. Motivasi 

1. Definisi Motivasi  

Menurut Uno (2008:1), Motivasi adalah dorongan dasar yang 

mendorong seseorang untuk melakukan tindakan. Dorongan ini ada dalam 

diri seseorang yang mendorongnya untuk melakukan sesuatu sesuai dengan 

dorongan batinnya, sehingga perilaku seseorang berdasarkan suatu motif 

mengandung tema-tema sesuai dengan motif yang mendasarinya. 

Abraham Maslow dalam Winardi (2011:11-12), mengemukakan 

sejumlah proposisi penting tentang perilaku manusia yang berbanding lurus 

dengan motivasi yakni sebagai berikut: 

1. Manusia merupakan makhluk yang serba berkeinginan (man is a 

wanting being). Dia selalu menginginkan sesuatu dan selalu 

menginginkan lebih. Namun, apa yang dia inginkan tergantung 

pada apa yang sudah dia miliki. Segera setelah satu kebutuhan 

manusia terpenuhi, yang lain akan muncul. Prosesnya tidak ada 

habisnya. Itu dimulai ketika manusia dilahirkan dan berlanjut 

sampai mereka mati. Oleh karena itu, meskipun beberapa 

kebutuhan telah terpenuhi, kebutuhan tersebut seringkali tidak 

terpenuhi sepenuhnya.  

2. Sebuah kebutuhan yang dipenuhi, bukanlah sebuah motivator 

perilaku. Hanya kebutuhan-kebutuhan yang tidak terpenuhi 
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memotivasi perilaku. Untuk menjelaskannya perhatikan kebutuhan 

kita akan hawa udara. Kebutuhan tersebut hanya mempengaruhi 

perilaku kita, apabila kita tidak mendapatkannya atau mengalami 

ancaman tidak mendapatkan hawa udara yang kita perlukan, 

dengan demikian hanya kebutuhan yang belum terpenuhi akan 

menyebabkan timbulnya kekuatan-kekuatan besar atas apa yang 

dilakukan seorang individu. 

3. Kebutuhan manusia tersusun dalam rangkaian hierarki sesuai 

dengan kepentingan masing-masing kebutuhan. Setelah kebutuhan 

tingkat yang lebih rendah lebih atau kurang puas, kebutuhan tingkat 

berikutnya yang lebih tinggi muncul dan menuntut pemenuhan. 

(Hasibun, 1996) 

Walgito (2004:221-223) menjelaskan bahwa siklus motivasi pada 

umumnya  memiliki sifat siklas (melingkar), yaitu motivasi timbul (driving 

state), memicu perilaku tertuju pada tujuan (Instrumental behaviour), dan 

akhirnya setelah motivasi itu tercapai (goal), motivasi itu berhenti. Tetapi itu 

akan kembali ke keadaan semula apabila ada suatu kebutuhan lagi. Driving 

state di atas tersebut dapat terjadi karena mendapat stimulus internal, 

eksternal, ataupun interaksi antar keduanya. (Walgito, 2005) 

2. Tujuan Motivasi 

 

Secara umum dapat dikatakan bahwa tujuan motivasi adalah untuk 

menggerakkan atau menggungah seseorang agar timbul keinginan dan 
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kemauannya untuk mendapatkan sesuatu sehingga dapat memperoleh 

hasil atau mencapai tujuan tertentu. Tujuan motivasai mengutip guna 

memberikan motif dalam mengutip sebuah karya yang dapat membantu 

pengelola perpustakaan dalam menyediakan bahan Pustaka yang 

dibutuhkan oleh pemustaka. 

3. Jenis-jenis Motivasi 

 

Dalam perkembangan untuk mencapai tujuan, perilaku seseorang 

memang telah diakui banyak pihak bahwa keberadaan motivasi hampir-

hampir tidak dapat dilepaskan. Dengan kata lain, adanya motivasi dalam 

perilaku seseorang dapat dikatakan senantiasa ada meskipun tidak secara 

langsung dapat dilihat. Dalam perilaku seseorang, jenis motivasi akhirnya 

dapat dicermati dan diidentivikasi berdasarkan bentuk-bentuk tujuan yang 

diinginkan. Dalam proses itulah maka jenis motivasi dapat dibagi menjadi : 

a. Menurut WoodWorth dan Marquis menggolongkan motivasi 

menjadi tiga  macam, yaitu: 

1) Kebutuhan-kebutuhan organis, yaitu motivasi yang berkaitan 

dengan kebutuhan dengan dalam, seperti: makan, minum, 

kebutuhan bergerak dan istirahat/tidur, dan sebagainya. 

2) Motivasi darurat yang mencakup dorongan untuk menyelamatkan 

diri, dorongan untuk membalas, dan sebagainya. Motivasi ini 

timbul jika situasi menuntut timbulnya kegiatan yang cepat dan 

kuat dari diri manusia. Dalam hal ini motivasi timbul atas 

keinginan seseorang, tetapi karena perangsang dari luar. 
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3)  Motivasi objektif, yaitu motivasi yang diarahkan kepada objek atau 

tujuan tertentu di sekitar kita, motif ini mencakup; kebutuhan untuk 

eksplorasi, manipulasi, manurat minat. Motivasi ini timbul karena 

didorongan untuk menghadapi dunia secara efektif. 

4. Teori Motivasi 

Berikut ini beberapa teori mengenai motivasi yang berkaitan dengan 

teori perilaku, karena perilaku didorong oleh motif tertentu, sehingga dengan 

demikian saling sejalan teori-teori tersebut. Berikut ini teorinya (Walgito, 

2004:15-16,223): 

a. Teori Insting 

Teori ini pertama kali dikemukakan oleh psikolog sosial 

McDougall. Menurutnya, perilaku atau motivasi didorong oleh insting. 

Naluri adalah perilaku bawaan yang berubah dengan pengalaman. Teori 

ini sangat digaungkan oleh F. Alport (1924), yang dalam bukunya 

Social Psychology mengemukakan pandangan bahwa perilaku 

disebabkan oleh banyak faktor, termasuk perilaku orang-orang di 

sekitarnya. 

Menurut Murray dalam Writing for Academic Journals (2013: 

32-33), ada beberapa cara untuk memulai menulis. Salah satunya dapat 

mengundang rekan yang kompetitif untuk menulis bersama mereka. 

Penulis juga dapat menulis karyanya sendiri dengan belajar dari 

pengalaman penulis lain. Namun, ada juga kelemahannya, terutama bagi 

penulis baru, karena berkolaborasi dengan penulis pesaing lainnya dapat 
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membantu mereka menerbitkan karya mereka. Dalam dunia penulisan 

juga terdapat berbagai kendala yang dialami oleh setiap penulis. Setiap 

penulis memiliki hambatan yang berbeda-beda. Beberapa orang percaya 

bahwa keterbatasan waktu adalah penyebab utama kesulitan menulis. 

Bahkan penulis yang termotivasi dapat mengalami hambatan, seperti 

kelelahan karena pekerjaan teknis. Penulis harus menemukan solusi 

naluriah untuk masalah mendasar para penulis ini. Oleh karena itu, 

mengelola waktu dan tenaga secara bijak menjadi tantangan tersendiri. 

b. Teori Dorongan 

Teori ini didasarkan pada gagasan bahwa organisme hidup 

memiliki beberapa kekuatan pendorong atau kekuatan pendorong. 

Motivasi berkaitan dengan kebutuhan untuk menggerakkan perilaku. 

Jika organisme mulai melakukan dan mendapatkan kebutuhan yang 

dibutuhkannya, dorongan itu berkurang atau berkurang. 

c. Teori Insentif 

Teori ini dimulai dengan pandangan bahwa perilaku atau motivasi 

berasal dari motivasi. Dengan insentif, akan ada insentif untuk perilaku. 

Ada insentif positif dan negatif. Insentif positif adalah insentif yang 

mendorong perilaku, sedangkan insentif negatif menghambat perilaku. 

d. Teori Atribusi 

Teori tersebut menjelaskan apakah perilaku disebabkan oleh 

kecenderungan internal seperti motivasi, atau oleh keadaan eksternal. 

Pada dasarnya, perilaku manusia mendapat atribusi internal dan 
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eksternal. Menurut penelitian mendalam Murray dalam Academic 

Journal Writing (2013:14), menulis dipengaruhi oleh motivasi internal 

dan eksternal. Motivasi ini saling bertentangan. Kedua motivasi ini 

menjadi kombinasi untuk meningkatkan karir Anda. Jika tidak dikelola 

dengan baik, dapat merugikan orang-orang yang menerbitkan secara 

teratur, terutama jika mereka berada dalam posisi promosi. Keraguan 

terhadap keseluruhan proses promosi dapat memperburuk situasi, 

sehingga merugikan proses penulisan. 

Motivasi intrinsik mencakup niat untuk mengembangkan 

keterampilan menulis, tetapi terkadang merasa tidak mampu 

menanggapi kritik yang membangun dari penulis lain. Pada awalnya 

penulis menganggap kritikan tersebut tidak membantu karena 

menganggap para pengkritik meremehkan kemampuan tulisannya, 

namun setelah terbiasa dengan kritikan-kritikan sesama penulis 

membuat kepercayaan diri dan fokus seorang penulis meningkat. Pada 

masa ini menguji kemampuan penulis dalam menjembatani kesenjangan 

motivasi internal dan eksternal. 

e. Teori Kognitif 

Apabila manusia dihadapkan harus memilih perilaku mana yang 

akan dilaksanakan, maka manusia akan memilih perilaku alternatif yang 

akan membawa manfaat sebesar-besarnya. Ini yang disebut dengan 

model subjective expected utility (SEU). Dengan kemampuan memilih 

seperti ini, faktor berpikir berperan dalam hal ini mengenai 



16 
 

 

kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi dalam berperilaku. 

Dalam model SEU kepentingan pribadi sangat menonjol, namun dalam 

diri seseorang terkadang kepentingan pribadi dapat disingkirkan. 

(Hamzah B. Uno, 2019) 

Menurut Murray dalam Writing for Academic Journals 

(2013:31) menjelaskan bahwa Kegiatan kepenulisan akademik tidak 

netral, masih terpetakan dalam batasan gender semisalnya penulis baru 

dan senior. Dapat berpotensi diskriminatif terhadap potensi penulis 

baru. Begitu beragamnya komunitas penulis akademik meskipun 

kebanyakan dari pihak editor dan pengulas merupakan orang lama. 

Keadaan seperti ini dianggap tidak relevan terhadap pengembangan 

potensi kepenulisan penulis. Beberapa orang juga menganggap terbitnya 

sebuah tulisan mendapat pengaruh yang tinggi dari orang “dalam” 

bagian penerbitan.  

Keterbukaan terhadap siapapun kontributor hanya menjadi 

bagian dari “ilusi” pihak penerbit. Penulis baru menjadi tidak memiliki 

tempat dalam pandangan pihak penerbit. Terdapatnya sifat eksklusifitas 

dari pihak jurnal tertentu menghambat pengembagan potensi penulis 

baru. Namun beberapa orang tetap termotivasi oleh adanya kompetisi 

yang berat dan kondusif dengan penulis lain. Para penulis mencari cara-

cara agar dapat saling “mengalahkan” antar penulis. Kesempatan 

tersebut dapat diperoleh apabila penulis tetap berjuang dalam 

beradaptasi terhadap pola yang diberikan pihak jurnal maupun penerbit, 
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penulis baru dapat mengambil hikmah dan pengalaman sebagai berikut: 

1) Memahami bahwa menulis tidak terbatas hanya pada pola yang 

diberikan oleh oranglain, namun dapat mengembangkannya sendiri 

sesuai kemampuan dan gaya kepenulisan sendiri. 

2) Merasakan menulis sangat bermanfaat bagi diri sendiri. 

3) Menulis membutuhkan pengorbanan yang tidak kecil. 

4) Menjaga diri sendiri dalam hal psikis, mental, dan spiritual. 

5) Menemukan seseorang   yang   berkompeten   dalam   memberi 

feedback terhadap tulisan yang dihasilkan. 

Dalam penelitian ini yang dimaksud sebagai perwujudan diri 

maupun aktualisasi diri merupakan adanya kesempatan maupun 

pelatihan dalam menulis artikel karya ilmiah. Adanya kesempatan 

maupun pelatihan dapat membentuk kesempatan yang lebih besar bagi 

penulis dalam menghasilkan artikel karya ilmiah. Sehingga tindakan 

pengembangan profesi dari penulis untuk mengejar prestasi dapat 

terwujudkan. 

Peneliti menggunakan teori Abraham Maslow yakni manusia 

dimotivasikan oleh sejumlah kebutuhan mendasar yang bersifat sama 

untuk keseluruhan manusia, tidak berubah, dan berasal dari sumber 

genetis atau naluriah sebagai landasan terhadap analisis yang 

dilakukan. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif dalam 

mencari tahu secara mendalam apa yang menjadi motivasi akademisi 

dalam mengutip sebuah karya pada penulisan artikel jurnal dengan 
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menggunakan teknik pengumpulan data observasi, wawancara, dan 

dokumentasi. 

 

B. Sitasi 

Istilah sitasi seringkali digunakan untuk menunjuk kepada daftar pustaka 

suatu publikasi ilmiah. Olehnya itu analisis sitasi adalah analisis terhadap daftar 

Pustaka suatu publikasi ilmiah, di mana daftar pustaka tersebut adalah cerminan 

adanya komunikasi ilmiah yang dilakukan antar ilmuwan atau antar saintis. Sitasi 

menandakan bahwa ada koneksi atau hubungan antar dua publikasi ilmiah yakni 

publikasi yang mensitasi dan publikasi yang disitasi. Selain itu, sitasi juga 

menunjukkan adanya perilaku saintis yakni perilaku mensitasi karya saintis 

lainnya dan adanya karakterteristik yang bisa terbaca dari sitasi itu sendiri untuk 

selanjutnya dijadikan suatu indikator terhadap sains dan teknologi.  

Pemahaman dan pengetahuan tentang perilaku mensitir dan karakteristik 

sitasi itu sendiri sangat diperlukan karena untuk menjawab suatu isu yang 

berkaitan dengan wajar tidaknya atau pantas tidaknya analisis sitasi tersebut 

digunakan dalam berbagai kegiatan misalnya : untuk mengevaluasi kinerja 

peneliti, publikasi, dan Lembaga riset; untuk membuat suatu model 

perkembangan sains dan teknologi; untuk pedoman temu balik informasi. (Sophia, 

2002) 

Dengan demikian maka diperlukan suatu teori yang bisa menjelaskan 

mengenai perilaku menisitir yang dilakukan oleh saintis atau ilmuwan. Perilaku 

mensitir bisa dijelaskan dengan menggunakan teori normatif, teori konstruktivis 
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dan teori kontemporer. Sebenarnya praktek mensitir ini dilakukan oleh saintis saat 

mereka menulis laporan penelitiannya dengan merujuk pada karya-karya 

sebelumnya yang berhubungan dengan apa yang mereka tulis, apakah itu 

mengenai konsep, teori atau metode yang menginspirasi dan yang digunakan 

dalam proses riset yang mereka lakukan. Tradisi mensitir ini oleh sebagian orang 

dianggap seumur dengan ilmu pengetahuan itu sendiri. Namun oleh sebagian 

lainnya menyatakan bahwa tradisi mensitir ini dimulai pada abad ke-12 dan abad 

ke-16 yang dipelopori oleh ilmuwan di bidang filologi dan sejarah, kemudian 

diikuti oleh ilmuwan dari disiplin ilmu lainnya. Dalam sitasi, fitur yang umumnya 

dicantumkan oleh yang mensitir adalah nama pengarang, judul, nama jurnal, nama 

penerbit, tahun terbit, dan nomor halaman.(R. Suhendani, Noer’Aida, 2016) 

Dalam tradisi sitiran, sejumlah penelitian menunjukkan bahwa seringkali 

terdapat kesalahan dalam penulisan karya yang disitir oleh ilmuwan atau saintis. 

Kesalahan dalam sitasi dalam bentuk kesalahan dalam penulisan judul, pengarang 

dan halaman text yang dikutip. Garfield menyatakan bahwa kesalahan sitasi 

tersebut adalah manusiawi.  Persentase kesalahan dalam mensitasi suatu karya 

berkisar 10% s.d. 20% dari jumlah sitasi yang dikaji oleh riset terdahulu. Dalam 

satu publikasi, jumlah kesalahan dalam mensitasi suatu karya adalah minimal. 

Kesempurnaan suatu publikasi ilmiah terletak pada norma yang 

mengharuskan saintis untuk mensitir karya sebelumnya sebagai bentuk rekognisi 

atau pengakuan utang intelektual terhadap karya yang dilahirkan. Keberadaan 

norma ini didiskusikan lebih jauh lagi oleh ilmuwan dalam bidang kajian 
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informasi seputar motivasi ilmuwan dalam mensitir dalam kerangka melahirkan 

teori tentang sitasi. (Henk F. Moed, 2005) 

Teori yang menjelaskan sitasi, di antaranya bahwa sitasi itu ada karena 

adanya norma yang mengatur saintis untuk mensitasi karya saintis lainnya yang 

relevan dengan karyanya artinya saintis merasa ada hutang intelektual terhadap 

karya yang mereka sitir karena dari karya-karya pendahulunya lah merekalah bisa 

melahirkan karyanya. Ada juga yang mencoba merumuskan teori yang 

menjelaskan bahwa sitiran yang dilakukan oleh saintis merupakan proses 

psikologi dan proses kognitif dari mereka yang mensitir. Oleh karena itu, 

pendekatan bahwa sitiran adalah proses psikologi dan proses kognitif berpendapat 

bahwa sitiran hanya bisa dijelaskan dengan melakukan kajian kualitatif, thinking 

aloud method dan tentang mengapa saintis mensitir karya sebelumnya.  

Harter menjelaskan bahwa sitasi sebagai suatu proses psikologi dan proses 

kognisi maka praktek sitasi itu bersifat dinamis, kompleks dan proses kognisi. 

Proses kognitif dan psikologis yang dimaksudkan oleh Harter adalah; diawali 

dengan karya-karya yang relevan yang ditemukan oleh saintis merubah atau 

menambah pengetahuan mereka yang selanjutnya berdampak terhadap perumusan 

konsep teoritis, perumusan kerangka konsep penelitian, pemilihan metode 

penelitian, perumusan masalah, dan pemilihan teknik interpretasi terhadap hasil 

penelitiannya. Yang terakhir adalah karya-karya relevan yang telah mewarnai riset 

mereka dicantumkan dalam daftar pustaka yang biasanya ditempatkan di bagian 

akhir suatu publikasi ilmiah. (Muliyadi (2022:187) 

1. Teori normatif sitiran 
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Teori ini berpendapat bahwa sitiran merupakan perilaku ilmuwan 

yang didasari oleh etika yang harus dijunjung oleh ilmuwan. Karena etika 

tersebut, saintis atau ilmuwan mengutip karya sebelumnya yang dianggap 

berkontribusi terhadap lahirnya karya mereka. Teori ini memandang bahwa 

sains ibarat sebuah institusi yang di dalamnya terdapat etika bagi mereka 

yang berada dalam institusi tersebut. Teori ini juga memandang bahwa pada 

saat ilmuwan atau saintis menerbitkan suatu publikasi, pada dasarnya mereka 

melakukan transaksi yakni memberi informasi kepada ilmuwan lainnya dan 

bagi mereka yang mengambil, menggunakan atau memanfaatkan informasi 

tersebut menukarnya dalam bentuk sitiran sebagai bentuk alat bayar terhadap 

utang intelektual mereka kepada ilmuwan atau saintis sebelumnya. Bentuk 

barang yang dibeli bagi saintis yang mensitir dapat berupa aspek kognitif, 

aspek metodologi dan aspek topik dari karya yang mereka sitir. (Jeppe 

Nicolaisen, 2007) 

Ahli sosiologi sains misalnya Merton berpendapat bahwa konsensus 

dalam sains didasari oleh etika sains yang diartikan sebagai aturan-aturan 

yang harus diikuti untuk menciptakan suatu trust, garansi, dan reliabilitas 

terhadap temuan atau klaim suatu riset. Menurut Merton ada 4 etika mendasar 

yang mengikat praktisi sains yaitu; communism, universalism, 

disinterestedness, dan organized skepticism. Communism adalah etika yang 

berkaitan dengan kewajiban saintis untuk mensitasi karya yang dianggap 

patut atau pantas disitasi karena karya tersebut memberi kontribusi lahirnya 

karya mereka. Universalism adalah etika yang mengikat saintis untuk tidak 
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pilih kasih terhadap karya yang akan disitasi. Tidak boleh ada resistensi 

saintis untuk mensitasi suatu karya karena alasan gender, ras, agama atau 

karena rendahnya impact factor suatu karya. Disinterestedness adalah etika 

yang mengikat saintis untuk melepas segala bentuk kepentingan pribadi 

dalam mensitasi suatu karya. Organized skepticism adalah etika yang 

mengikat saintis untuk memposisikan bahwa sains itu adalah tidak lebih dari 

asumsi-asumsi terhadap suatu realitas dan boleh jadi apa yang menjadi 

temuan atau klaim seorang saintis mendapatkan resistensi dari saintis lainnya. 

Namun karena faktor budaya maka seringkali saintis mengabaikan resisten 

terhadap temuan tersebut.  

Menurut ahli sosiologi sains, Merton dan Barber (1961) 

kecenderungan saintis dalam mengabaikan resistensi karena adanya kendala 

yang bersifat institusi yakni konsensus saintis yang disebut dengan etika atau 

norma meskipun sebenarnya menurut mereka bahwa resistensi tersebut lebih 

mengarah kepada faktor budaya. Pada kasus tersebut Merton menyebutnya 

bahwa etika atau norma telah dijadikan alat (device), senjata dalam 

mengemas resistensi tersebut ke dalam bentuk etika atau norma. Meskipun 

kemudian Merton memperhalus pernyataanya menjadi bahwa sebenarnya 

saintis kadang-kadang ada kontradiktif atau pertentangan antara perilaku 

saintis dalam mensitasi dengan etika atau norma yang mereka harus patuhi. 

Meskipun praktek-praktek seperti itu sudah jarang dilakukan oleh saintis-

saintis muda. 
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Dengan mengacu pada asumsi bahwa saintis atau ilmuwan mematuhi 

keempat etika dasar (communism, universalism, disinterestedness dan 

organized skepticism) dalam sitasi, maka dalam analisis sitasi, makna yang 

terkandung secara tersirat terhadap karya yang disitasi adalah: (1). Karya 

tersebut digunakan atau dimanfaatkan oleh penulis yang mensitir; (2). Karya 

yang disitasi (penulis, jurnal, penerbit, dll) menunjukkan kualitas, signifikan 

dan dampak dari penulis, jurnal, penerbit, dll; (3). Karya yang disitasi sebisa 

mungkin merupakan karya terbaik yang didapatkan oleh penulis yang 

mensitir; (4). Karya yang disitir memiliki hubungan dengan karya yang 

mensitir dari segi isi karya; (5). Semua karya yang disitasi dalam suatu 

publikasi memiliki status atau posisi yang sederajat. Communism sebagai 

etika dasar dalam sitasi oleh Merton dianggap sebagai mekanisme atau alat 

kontrol sosial terhadap sains. Dengan communism ini, maka saintis benar-

benar mensitasi karya-karya pendahulunya yang dianggap memberikan 

kontribusi terhadap karya yang mereka lahirkan.(Krismayani, 2021) 

2. Teori konstruksi sosial sitiran. 

Teori konstruksi sosial memfokuskan diri pada bagaimana sitiran 

sebagai suatu realitas sosial diciptakan melalui usaha atau kerja kognisi 

ilmuwan atau saintis. Barry Barners, David Bloor, Michael Calon, Bruno 

Latour, dan Steve Woolgar adalah tokoh yang mempelopori teori konstruksi 

sosial sitiran. Penelitian terhadap sitiran dengan menggunakan perspektif 

teori sosial konstruksi ini telah dilakukan oleh beberapa tokoh seperti  Baldi, 

1997;  McRoberts, 1996; Small, 1994; dan White, 2004. 
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Teori konstruksi sosial sitiran menganggap bahwa Sains itu adalah  

hasil dari proses negosiasi secara persuasif oleh seorang ilmuwan kepada 

ilmuwan lainnya.  Latour dan Woolgar bahkan mengatakan bahwa sains itu 

adalah seni dalam mempengaruhi saintis lainnya secara persuasif. Menurut 

mereka saintis yang hebat adalah mereka yang mampu meyakinkan saintis 

lainnya secara persuasif bahwa klaim-klaim mereka sesungguhnya adalah 

nyata, benar, terpercaya dan valid tanpa perlu negosiasi lagi dalam bentuk uji 

coba terhadap klaim mereka dari saintis lainnya.  

Ketika seorang saintis mensitir karya terdahulu maka sesungguhnya 

itu adalah bagian dari usaha seorang saintis untuk meyakinkan klaim mereka 

secara persuasif kepada saintis lainnya bukan untuk pemberian penghargaan 

kepada karya sebelumnya sebagaimana yang dianut oleh teori normatif. 

Menurut teori ini, saintis seringkali mengutip karya-karya otoritatif dari 

ilmuwan terkenal dalam publikasi mereka padahal karya tersebut sebenarnya 

kurang relevan dengan karya mereka. Sitiran dalam teori ini adalah sebuah 

retorika dari ilmuwan untuk meyakinkan ilmuwan lainnya atau sebagai 

kemasan yang didesain sedemikian rupa agar klaim mereka menarik untuk 

dipercaya oleh ilmuwan lainnya. 

Teori ini membagi dua bentuk sitiran yang dilakukan ilmuwan untuk 

mempengaruhi ilmuwan lainnya yaitu ilmuwan mengutip karya orang lain 

tapi mereka salah interpretasi atau sengaja merubah makna terhadap karya 

yang dikutip. Cara ini disebut persuasion by distortion. Yang kedua adalah 

ilmuwan mensitir karya terdahulu meskipun karya mereka sesungguhnya 
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tidak relevan dengan karya mereka. Cara ini disebut persuasion by name-

dropping. 

Beberapa riset yang menguji kembali hipotesis persuasive tentang 

sitiran dilakukan oleh ilmuwan di antaranya Riset oleh Baldi (1997) 

menyimpulkan bahwa penulis lebih cenderung mengutip suatu karya karena 

relevansi tema atau topik yang dikaji, kemutakhiran artikel, dan orientasi ke  

teori yang menjelaskan realitas yang dikaji dan sepertinya jarang pengarang 

mensitir suatu karya didasarkan pada siapa yang menulis karya yang mereka 

kutip. Kajian lain yang dilakukan oleh Garfield (1979) untuk menguji 

kebenaran hipotesis sitiran sebagai persuasive menyimpulkan bahwa antara 

karya yang mengutip dan dikutip memang dikarenakan adanya relevansi topik 

kajian antar kedua karya. Namun temuan tersebut dibantah oleh Cronin 

(1994) yang menyatakan bahwa sebenarnya hubungan antar karya yang 

mengutip dan mengutip adalah kecil sekali. Dengan demikian maka  tidak 

cukup argument untuk sampai pada kesimpulan bahwa karya yang mengutip 

dan yang dikutip otomatis memiliki relevansi. 

Sebenarnya semua teori-teori tentang sitasi sesungguhnya masih 

menunggu pengalaman empiris dalam membangun sains itu sendiri dengan 

membutuhkan waktu yang secara terus menerus. Pendapat yang mengatakan 

bahwa seringkali penulis tidak memberikan kredit kepada karya yang 

sepatutnya dihargai ditantang oleh mereka yang pro terhadap perlunya suatu 

teori yang menjelaskan realitas sitasi ini dengan mengatakan bahwa rata-rata 

penulis mensitasi karya yang sepatutnya disitasi. Adapun penelitian yang 
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menunjukkan bahwa seringkali suatu karya tidak mensitasi karya yang 

dianggap penting, otoritatif dalam suatu disiplin ilmu, menurut pendukung 

analisis sitasi bahwa memang dalam kasus-kasus perkasus tersebut 

memungkinaan untuk ditemukan. Namun dalam melakukan analisis sitasi 

memang disarankan untuk menganalisis paper dalam jumlah mencukupi 

untuk menemukan suatu pola atau indikator yang bisa menjelaskan sitasi 

sebagai suatu realitas yang dilakukan oleh praktisi sains.(Erwina, 2012) 

 

 

3. Teori Optimal foraging. 

Kuhn (1962) menyatakan bahwa pembahasan tentang struktur revolusi 

sains sebaiknya dilihat dengan perspektif evolusi sains. Perspektif tersebut 

kemudian dikembangkan oleh David L. Hull dalam bukunya yang berjudul 

Science as a process : An Evolutionary account of the social and conceptual 

development of science. Dalam buku tersebut beliau menyatakan bahwa 

proses seleksi dalam perkembangan sains merupakan cerminan dari proses 

seleksi dalam perkembangan perilaku saintis yang biasanya dikaji dalam teori 

evolusi pada Biologi.  

Teori evolusi tentang perilaku manusia juga mulai dikenal dalam ilmu 

informasi misalnya pada karya Sandstrom yang mengatakan bahwa 

komunikasi ilmiah merupakan suatu sistem ekologi masyarakat (socio-

ecological system). Menurut pandangan Sandstorm tentang bahwa 

komunikasi ilmiah mendapatkan inspirasi dari socio-ecological theory of 
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optimal foraging. Dalam pandang teori optimal foraging, suatu organisme 

akan berperilaku seolah-olah organisme tersebut mengoptimalkan kondisi 

yang ada di sekitar mereka pada saat itu. Pandangan ini juga menganggap 

bahwa suatu sesuatu akan dimasukkan atau dioptimalkan jika manfaat yang 

diperoleh lebih dari energi yang dikeluarkan. Dengan kata lain, perilaku 

foraging itu adalah perilaku yang lebih mengedepankan cost benefit artinya 

jika suatu partikular biayanya melebihi dari apa manfaat yang dapat diperoleh 

maka partikular tersebut tidak akan dipertimbangkan. Dengan demikian maka 

menurut Sandstrom, saintis atau ilmuwan akan memilih sumber sumber 

informasi yang akan dikutip dengan mengedepankan prinsip dasar yaitu 

manfaat yang akan mereka dapatkan lebih besar dari kost yang mereka 

keluarkan. Teori optimal foraging kemudian mendapatkan kritikan dari 

Nicolaisen (2004) yang mana beliau mengusulkan teori handicap principle 

yang sebelumnya di pelopori oleh Amotz Zahavi, seorang ahli biologi yang 

berkebangsaan Israel.  

4. Teori Handicap Principle.  

Menurut prinsip ini, sitiran adalah kerja-kerja saintis untuk 

meyakinkan saintis lainnya tentang kekuatan karya mereka dengan cara 

menunjukkan kekurangan dan kelemahan karya- karya sebelumnya dalam 

bentuk kutipan. Nicolaisen (2004) menamakan sitiran tersebut sebagai threat 

signal. Meskipun Nicolaisen dan Latour adalah dua tokoh yang 

memperkenalkan prinsip handicap ini, namun mereka berbeda pendapat 

mengenai strategi saintis memanfaatkan sitiran atau kutipan. Menurut Latour, 
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seorang saintis atau ilmuwan dapat merubah suatu fiksi menjadi fakta atau 

sebaliknya melalui kutipan-kutipan yang dicantumkan dalam karyanya, 

apakah kutipan itu cenderung diperbanyak atau sebaliknya. Menurut Latour 

ada dua strategi yang digunakan saintis dalam memanfaatkan kutipan untuk 

menguatkan karyanya yaitu stacking and modalizing. Stacking adalah strategi 

untuk menunjukkan kekuatan atau keseriusan suatu karya dengan 

menampilkan deretan-deretan karya yang disitir oleh penulis karena mereka 

menganggap bahwa semakin banyak karya yang disitir maka semakin kuat 

dan serius karya tersebut. Praktek ini dianggap sebagai cara yang efektif 

untuk mentransformasi sesuatu yang fiktif menjadi fakta.  

Meskipun demikian, stacking ini sebaliknya berpotensi menjadi 

ancaman bagi penulis khususnya bagi mereka yang memiliki rasa ingin tahu 

yang tinggi terhadap klaim-klaim yang dibuat penulis karena stacking 

memberi peluang kepada pembaca untuk mengecek text asli dari karya yang 

dikutip yang pada akhirnya memunculkan tuduhan cheating (penipuan). 

Strategi yang kedua adalah modalizing, yaitu strategi untuk menunjukkan 

kekuatan dan keseriusan suatu karya dengan cara memperlihatkan 

kelemahan-kelemahan atau kekurangan-kekurangan terhadap klaim-klaim 

yang dicantumkan dalam kutipan. Ringkasnya, Latour berpendapat bahwa 

penulis berpeluang melakukan apa saja terhadap karya sebelumnya untuk 

menguatkan klaim mereka melalui kutipan.    

Prinsip handicap dalam sitiran yang dipelopori Zahavi, awalnya, 

sebenarnya menyarankan agar saintis menunjukkan kekuatan klaim/riset 
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mereka dengan cara menunjukkan kelemahan-kelemahan klaim-klaim/riset-

riset sebelumnya dengan jujur dan beretika dalam sitiran misalnya dengan 

mengatakan bahwa untuk menjadikan klaim/riset tersebut menjadi lebih kuat 

memang diperlukan investasi atau biaya yang besar dan boleh jadi modal 

yang besar ini merupakan kendala dari klaim atau riset terdahulu. Cara 

tersebut bisa menjadikan komunikasi saintis menjadi lebih efektif karena 

kendala modal adalah sesuatu yang logis sehingga klaim/riset seorang saintis 

mudah diterima oleh saintis lainnya. 

 

 

5. Teori Symbolic Characteristics. 

Menurut Van der Veer Martens (2001) apa-apa yang sekarang ini 

ditampilkan oleh Scientometrics merupakan pengembangan teori indikator 

(indicator theory) dari sitasi bukan pengembangan dari teori perilaku saintis 

dalam melakukan sitiran. Indicator theorists lebih mengedepankan kajiannya 

pada karakteristik, indikator atau ciri dari simbol, tanda atau lambang dari 

sitasi. Teori ini berusaha untuk mencari atau mengkaji bagaimana sitasi bisa 

digunakan sebagai cermin, lambang, untuk mendeskripsikan sains itu sendiri 

bukan mencari tahu alasan saintis melakukan sitiran. Small,s (1978) dianggap 

sebagai pelopor teori ini, menyatakan bahwa karya yang paling sering disitir 

merupakan indikator, tanda atau lambang bahwa karya tersebut merupakan 

karya yang penting dalam suatu disiplin ilmu. 
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Wouter (1998) bahkan lebih tegas menyatakan bahwa teori sitasi yang 

menjelaskan sitasi dari perspektif perilaku saintis dalam mengutip suatu karya 

akan redup. Olehnya itu, perhatian harus lebih banyak difokuskan pada 

karakteristik simbolik dan indikator-indikator yang ditunjukkan oleh sitasi. 

Wouter menyatakan bahwa sitasi itu adalah indikator dari representasi formal 

dari sains itu sendiri yang belum bisa dijelaskan maknanya tanpa memberikan 

interpretasi terhadap sitasi tersebut dengan cara pemberian atribut terhadap 

sitasi. Wouter kemudian menyebut teori sitasi ini dengan reflexive citation 

theory. Teori yang digagas oleh Wouter bersandar pada pemahamannya 

bahwa referensi dan sitasi adalah dua hal yang berbeda secara fundamental. 

Referensi merupakan suatu elemen penting dari suatu karya, bagian dari 

karya itu sendiri dan text yang dikutip selalu menunjuk kepada sumber di 

mana text kutipan tersebut berasal. Dalam istilah semiotika referensi adalah 

unit representasi dari text yang dikutip. Sementara sitasi adalah cermin untuk 

melihat gambaran isi dari referensi. Oleh karena itu, apabila kita menata 

referensi bukan berdasarkan pada di sumber mana kutipan tersebut berada 

tapi menata referensi tersebut berdasarkan pada di text mana atau di 

pernyataan mana kutipan tersebut dirujuk maka referensi tersebut akan 

menjadi atribut terhadap karya yang dikutip bukan atribut terhadap karya 

yang mengutip. 

Wouter sendiri menganggap bahwa sitasi sebagai suatu simbol 

tersendiri yang berbeda dengan referensi. Tidak seperti referensi, sitasi itu 

tidak memiliki dimensi dan tidak punya arti, makna. Arti dari sitasi hanya 



31 
 

 

bisa diperoleh melalui analisis sitasi. Dengan kata lain arti atau makna sitasi 

diperoleh dari orang yang melakukan analisis sitasi, bukan dari saintis. Oleh 

karena itu kajian terhadap perilaku saintis dalam mengutip membantu dalam 

memberikan penjelasan mengenai pola referensi bukan pola sitasi. Teori 

Wouter ini mencerminkan atau merefleksikan ide utama atau pokok dari 

informational semantics, rumpun teori yang berusaha menjelaskan hubungan 

antara representasi, lambang (signal) dengan situasi, kondisi atau keadaan. 

Hubungan antara signal atau lambang dengan keadaan, kondisi atau situasi 

bisa meyakinkan sehingga dapat disimpulkan bahwa signal adalah  gambaran 

tentang kondisi, situasi dan keadaan. 

Tokoh penting tentang informational semantics ini adalah dari Dretske 

(1981). Dasar pijakannya adalah teori informasi dari Shannon (1948) yang 

mengatakan bahwa jumlah informasi yang dikandung atau disampaikan suatu 

signal, lambang atau simbol dapat diukur secara matematis. Dretske 

kemudian melengkapi karya Shannon dengan arti atau makna (bukan jumlah 

informasi) yang dikandung suatu signal, lambang atau simbol.  Menurut 

Dretske suatu signal, lambang atau simbol mengandung arti x, jika signal, 

lambang atau simbol tersebut secara natural mengandung arti atau makna x. 

Misalnya asap adalah signal, lambang atau simbol dari kebakaran/api. Oleh 

karena itu dalam teori informational semantics, signal, lambang atau simbol 

tidak ditonjolkan tetapi arti atau makna dari signal, lambang atau simbol yang 

menjadi pusat perhatian. 
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Dengan demikian, hal-hal yang ingin diungkap pada kajian analisis 

sitasi adalah hal-hal yang berkaitan dengan signal, lambang, atau simbol apa 

saja yang terdapat dalam sitasi serta apa saja arti atau makna yang terkandung 

pada signal, lambang atau simbol yang terdapat dalam sitasi. Pada teori 

reflexive citation dari Wouter sebenarnya bermaksud menyatakan bahwa 

sitasi adalah indicator kualitas. Namun ini dibantah oleh Garfield bahwa sitasi 

hanya menunjukkan bahwa karya tersebut dipakai, digunakan, atau dirujuk 

oleh saintis lainnya bukan menunjukkan kualitas dari suatu karya. 

C. Artikel Jurnal 

1. Pengertian Artikel 

Menurut Semi (1995:193) artikel adalah tulisan lengkap yang dimuat 

dalam surat kabar atau majalah. Tulisan lengkap disini diartikan tulisan itu 

memiliki judul, pendahuluan, penyajian masalah, pembahasan, dan penutup 

(kesimpulan). Dalam pengertian ini artikel sama bentuknya dengan makalah, 

bila makalah itu ditulis untuk surat kabar atau majalah tentu saja makalah 

tersebut dapat dinamakan artikel. Bila berita dan features mempunyai kaitan 

dengan peristiwa yang baru terjadi, sedangkan artikel pada umumnya tidak 

mengaitkannya dengan sumber berita. Oleh sebab itu bila berita memiliki 

kemungkinan besar untuk basi, sedangkan artikel tidak ada hubungannya 

dengan hangat atau basi. Dalam hal ini yang dipersoalkan adalah kualitas isi 

tulisan yang disajikan kepada pembaca. (Suryoputro et al., 2012) 

Menurut Sumadiria (2004:1) artikel adalah tulisan lepas berisi opini 

seseorang yang mengupas tuntas suatu masalah tertentu yang sifatnya aktual 
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atau kontroversial dengan tujuan untuk memberi tahu (informatif), 

mempengaruhi dan meyakinkan (persuasif argumentatif), atau menghibur 

khalayak pembaca (rekreatif). Disebut lepas karena siapapun boleh menulis 

artikel dengan topik bebas sesuai dengan minat dan keahliannya masing-

masing. Ditambahkan pula bahwa secara teknis jurnalistik, artikel adalah 

salah satu bentuk opini yang terdapat dalam surat kabar atau majalah. 

Pembahasan mengenai artikel dalam Tanjung (2010:162) 

menjelaskan bahwa kualitas artikel hasil penelitian sebagian besar 

ditentukan oleh bagaimana penulis/peneliti menganalisis data dan membahas 

hasilnya dengan menghubungkannya dengan temuan lainnya yang sejalan 

atau tidak sejalan dengan penelitiannya. Dengan demikian teori baru akan 

ditemukan atau temuan lama akan dikoreksi atau diperkuat. 

Menurut Romli dalam Baehaqie (2005:82) mengartikan artikel 

sebagai sebuah karangan faktual tentang suatu permasalahan secara 

mendetail untuk dimuat dalam surat kabar. Tujuannya menyampaikan 

gagasan dan fakta guna meyakinkan, mendidik, menawarkan pemecahan 

permasalahan, atau menghibur. 

Berdasarkan beberapa pengertian mengenai artikel di atas, maka 

dapat dijelaskan bahwa definisi artikel adalah karya tulis yang menggunakan 

proses penelitian sesuai dengan bidang disiplin ilmu penulis masing-masing 

yang dapat dimuat dalam jurnal atau majalah. Dalam Jurnal Fihris Volume 

IX Nomor 1 Periode Januari-Juni 2014 terdapat 9 artikel dengan satu 

tematik membahas ilmu perpustakaan. 
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2. Jenis-jenis Artikel 

Menurut Lukman (2012:4-5) artikel yang terdapat dalam jurnal 

ilmiah cenderung bersifat sangat teknis, mewakili penelitian teoritis terbaru 

dan merupakan hasil eksperimen di bidang ilmu pengetahuan yang tercakup 

dalam jurnal sehingga artikel dalam jurnal ilmiah sering tidak dipahami oleh 

siapapun kecuali bagi para peneliti di bidang tersebut dan para mahasiswa 

tingkat lanjut. Secara garis besar artikel yang biasa dimuat dalam suatu 

jurnal ilmiah terdiri dari beberapa jenis dengan kategori sebagai berikut: 

a. Letters 

Deskripsi singkat daro temuan penting penelitian saat ini yang 

biasanya bisa cepat dilacak untuk dipublikasikan karena mereka 

dianggap penting. 

b. Research notes 

Deskripsi singkat dari temuan penelitian saat ini yang dianggap 

kurang penting dibandingkan letters. 

c. Articles 

Biasanya terdiri dari lima hingga dua puluh halaman dan 

merupakan deskripsi lengkap temuan penelitian asli saat ini. 

d. Supplemental articles 

Artikel tambahan yang mengandung sejumlah besar data tabular 

yang merupakan hasil penelitian saat ini dan mungkin terdiri dari 

puluhan atau ratusan halaman dengan sebagian besar data numerik. 

Beberapa jurnal besar sekarang hanya mempublikasikan data tersebut 
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secara elektronik di internet. 

e. Review articles 

Tinjauan atas artikel yang tidak mencakup penelitian asli, 

melainkan mengumpulkan hasil berbagai artikel berbeda tentang topik 

tertentu ke dalam sebuah narasi yang koheren tentang hal terbaru dalam 

bidang tersebut. 

3. Penghimpunan Artikel 

Dalam jurnal ada tata cara penghimpunan artikel untuk mengurangi 

seringnya terhambat oleh regularitas. Berikut tata caranya menurut Panduan 

Pengelolaan Jurnal Ilmiah (2009:1): 

a. Mengundang peserta seminar ataukonferensi ilmiah untuk 

memasukkan makalahnya di jurnal. 

b. Menginformasikan Call for Paper jurnal di kalangan peneliti baik 

melalui email, edaran leaflet, menyimpan contoh terbitan di acara 

seminar maupun konferensi ilmiah, dan lain-lain. 

c. Mengundang mahasiswa S2 maupun S3 untuk memasukan 

makalahnya di jurnal, khususnya mahasiswa yang belum 

membutuhkan nilai cumlaude yang tinggi. 

d. Pada dasarnya, jurnal yang telah memiliki image yang baik tidak 

akan kekurangan makalah. Untuk itu salah satu cara untuk 

menghimpun artikel adalah dengan membangun image yang baik, 

diantaranya dengan meningkatkan regularitas penerbitan, 

memperketat proses evaluasi yang tidak terlalu lama, 
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mengupayakan diperolehnya Peringkat Akreditasi, serta 

mendaftarkan   jurnal   pada   penyedia   database   citation   index 

internasional. 

D.     Akademisi 

Akademisi yang dimaksud pada penelitian ini yakni dosen yang 

menerbitkan artikel jurnal. Menurut Undang-undang (2009:3-7) menjelaskan 

bahwa Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama 

mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, 

teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada 

masyarakat. Dosen memiliki kedudukan sebagai tenaga profesional pada jenjang 

pendidikan tinggi yang diangkat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 

Apabila menurut Bakta (2009:5) menyebutkan bahwa Dosen adalah seseorang 

yang berdasarkan pendidikan dan keahliannya diangkat oleh penyelenggara 

perguruan tinggi yang bersangkutan.  

E. Integritasi Keislaman 

Motivasi merupakan suatu dorongan yang membuat orang bertindak atau 

berperilaku dengan cara–cara motivasi yang mengacu pada sebab munculnya 

sebuah perilaku, seperti faktor–faktor yang mendorong seseorang untuk 

melakukan atau tidak melakukan sesuatu. Motivasi dapat diartikan sebagai 

kehendak untuk mencapai status, kekuasaan dan pengakuan yang lebih tinggi 

bagi setiap individu. 

 Motivasi justru dapat dilihat sebagai basis untuk mencapai sukses pada 
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berbagai segi kehidupan melalui peningkatan kemampuan dan kemauan. 

Didalam agama Islam motivasi sangat penting guna memberikan dorongan 

kepada seseorang agar mampu melakukan sesuatu. Dalam Al-Qur’an Surah 

Yusuf.../12:87. 

ِ  يٰبنَىَِّ اذۡهبَىُۡا
وۡحِ اّللٰ فتَحََسَّسُىۡا هِنۡ يُّىۡسُفَ وَاخَِيۡهِ وَلََ تاَيۡـ ـسَُىۡا هِنۡ رَّ ؕ  انَِّهٗ لََ ياَيۡـ ـسَُ 

ِ الََِّ الۡقىَۡمُ الۡكٰفرُِوۡنَ  وۡحِ اّللٰ  هِنۡ رَّ

Terjemahannya : 

 

"Wahai anak-anakku! Pergilah kamu, carilah (berita) tentang 

Yusuf dan saudaranya dan jangan kamu berputus asa dari rahmat 

Allah. Sesungguhnya yang berputus asa dari rahmat Allah, hanyalah 

orang-orang yang kafir." (QS. Yusuf: 87). 

 

Zubdatut Tafsir Min Fathil Qadir / Syaikh Dr. Muhammad Sulaiman Al 

Asyqar, mudarris tafsir Universitas Islam Madinah 87. سُىا۟ هِن يىُسُفَ  ۟  فتََحَسَّ

 Agar kalian (maka carilah berita tentang Yusuf dan saudaranya)وَأَخِيهِ 

mengetahui kabar berita tentang Nabi Yusuf dan seudaranya.  ِوْح وَلََ تَا۟يْـَ سُىا۟ هِن رَّ

 Yakni janganlah kalian (dan jangan kamu berputus asa dari rahmat Allah)اللِۖ  

berputus asa dari jalan keluar dan bantuan yang akan diberikan Allah. Makna 

dari (الروح) yakni segala yang dirasakan dan diyakini seseorang tentang 

keberadaan dan kedatangannya.  ُوْحِ  ۥإنَِّه اللِ إلََِّ الْقىَْمُ الْكٰفِرُونَ  لََ يَا۟يْـَ سُ هِن رَّ

(Sesungguhnya tiada berputus asa dari rahmat Allah, melainkan kaum yang 

kafir) Sebab mereka tidak mengetahui kekuasaan Allah dan keagungan 

kehendak-Nya serta kelembutan kasih sayang-Nya. (M. Quraish Shihab, 2017)  

Ayat ini menjelaskan bahwa setiap kita masih diberikan kesempatan 

untuk bernafas, maka akan selalu ada kesempatan. Jika seseorang merasa 
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mendapatkan ujian hidup yang sulit, maka kesempatan itu akan datang kepada 

mereka yang yakin atas kekuasaan Allah SWT. Ayat di atas juga memberikan 

motivasi kepada semua orang selalu yakin dan percaya diri bahwa kita bisa 

melakukan selama kita berusaha.  Dalam ayat lain juga memberikan motivasi 

yakni potongan ayat Quran Surah At-Taubah ayat 40 yang terjemahannya : 

“... Janganlah kamu berduka cita, sesungguhnya Allah selalu bersama 

kita...." (QS. at-Taubah: 40). 

Potongan ayat diatas menjelaskan bahwa kita sebagai manusia yang 

hidup dimuka bumi pasti pernah mengalami kesulitan dan ujian yang kitsa rasa 

tidak mampu untuk melaluinya, seperti kegagalan dalam usaha, kegagalan 

dalam pekerjaan, tugas dari guru, ujian akhir ataupun ujian masuk perguruan 

tinngi yang gagal kita lalui. Daripada terus menenrus dalam kesedihan, lebih 

baik kita terus mencoba dan berusaha, karna disetiap ujian selalu ada hikmah 

dibalik setiap ujian, ambil pembelajaran disetiap  kegagalan yang didapat. 

Serahkan semuanya kepada sang pecipta bahwa segala sesuatu ujian adalah 

ketetapan yang terbaik  darinya. 

ؤۡهِنيِۡنَ وَلََ تهَِنىُۡا وَ لََ تحَۡزَنُ  ىۡا وَانَۡتنُُ الَۡعَۡلىَۡنَ انِۡ كُنۡتنُۡ هُّ  

Terjemahannya : 

“Janganlah kamu bersikap lemah dan janganlah pula kamu bersedih 

hati, padahal kamulah orang orang yang paling tinggi derajatnya jika 

kamu beriman." (QS. Ali Imran: 139). 

Sebagai manusia, kita tidak bisa selalu melihat diri kita sebagai orang yang 

penuh dengan kekurangan. Tuhan pasti membawa kelebihan dan kekurangan 

masing-masing umatnya sendiri. Jika kita selalu memiliki pandangan negatif 

terhadap diri sendiri, itu tandanya kita kurang bersyukur. Ambil kekurangan yang 

ada sebagai pendorong untuk meningkatkan kualitas diri. 
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"Dari Anas bin Malik RA, ia berkata Rasulullah SAW bersabda, 

"Barangsiapa menjadikan akhirat tujuannya (niatnya), niscaya Allah 

akan menjadikan kekayaannya di dalam hatinya. Dia akan 

mengumpulkan segala urusannya yang tercerai berai, dan dunia 

datang padanya dalam keadaan hina. Dan barang siapa menjadikan 

dunia tujuannya (niatnya), niscaya Allah akan menjadikan kefakiran 

berada di depan matanya. Dia akan mencerai-beraikan segala 

urusannya yang menyatu, dan tidak datang kepadanya dari dunia 

kecuali sekadar yang telah ditakdirkan baginya." (HR. Tirmidzi) 

Indikator kesuksesan seringkali ditandai dengan kekayaan yang melimpah 

dan status yang tinggi. Untuk mendapatkannya, banyak orang bahkan 

mendapatkannya secara illegal dan menurut hadits di atas, jika kita berniat 

melakukan sesuatu untuk akhirat, maka tidak perlu mengharapkan dunia yang kita 

inginkan datang kepada kita, karena dunia akan datang kepada kita. Indikator 

kesuksesan biasanya ditandai dengan kelimpahan kekayaan dan status. Untuk 

mendapatkannya, banyak orang bahkan mendapatkannya secara illegal dan 

menurut hadits di atas, jika kita berniat melakukan sesuatu untuk akhirat, maka 

tidak perlu mengharapkan apa yang kita inginkan di dunia akan datang kepada 

kita, karena dunia akan datang kepada kita.
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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

A. Jenis Penelitian 

Metode berasal dari Bahasa Yunani methodos, yang cara atau jalan. 

Sehubungan dengan upaya ilmiah, maka metode menyangkut masalah cara kerja, 

yaitu cara kerja untuk dapat memahami objek yang menjadi sasaran ilmu. Jadi 

metodologi adalah pengetahuan tentang berbagai cara kerja. Sedangkan penelitian 

merupakan terjemah dari kata research yang berarti penelitian, penyelidikan. 

Penelitian adalah pemeriksaan yang teliti, penyelidikan, kegiatan pengumpulan, 

pengolahan, analisis dan penyajian data yang dilakukan secara sistematif dan 

objektif untuk memecahkan persoalan atau menguji suatu hipotesis untuk 

mengembangkan prinsip-prinsip umum.(Abubakar, 2021)   

Jenis penelitian ini, penulis menggunakan jenis penelitian deskriptif 

dengan pendekatan kualitatif. Penelitian deskriptif, yaitu penelitian yang 

dilakukan terhadap variabel mandiri tanpa membuat perbandingan atau 

menghubungkan dengan variabel yang lain, jadi variabel yang diteliti bersifat 

mandiri. Tujuan penelitian ini menggambarkan secara tepat sifat-sifat suatu 

individu, keadaan, gejala atau kelompok tertentu atau untuk menentukan frekuensi 

atau penyebaran suatu gejala. 

 Landasan berpikir dalam penelitian kualitatif adalah pemikiran Max 

Weber (1997) yang menyatakan bahwa pokok penelitian sosiologi bukan gejala-
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gejala social, tetapi pada makna-makna yang terdapat di balik Tindakan-tindakan 

perorangan yang mendorong terwujudnya gejala-gejala social tersebut. Oleh 

karena itu, metode yang utama dalam sosiologi dari Max Weber adalah verstehen 

atau pemahaman (jadi bukan erklaren atau penjelasan).(Mulyadi, Seto; Baasuki, 

M. Heru; Prabowo, 2019) 

Dari penjelasan diatas tentang metodologi penelitian, penelitian deskriptif 

dan pendekatan kualitatif dapat disimpulkan mengapa penulis mengambil jenis 

penelitian tersebut dikarenakan kecocokan permasalahan yang akan dipecahkan 

oleh penulis dan memberikan motif kepada penulis-penulis lainnya. 

B. Lokasi dan Waktu Penelitian  

1. Lokasi Penelitian 

Penelitian ini bertempat di Fakultas Adab dan Humaniora, Universitas 

Islam Negeri Alauddin Makassar (Kampus II) di Jl. Sultan Alauddin No. 63, 

Romangpolong, Kec. Somba Opu, Kabupaten Gowa.  

2. Waktu Penelitian  

Penelitian ini dilaksanakan pada 09 Maret sampai 09 April 2023. 

C. Sumber Data 

Sumber data dalam penelitian ini terbagi menjadi 2 bagian yaitu:  

1. Data Primer, adalah data yang didapat secara langsung dari sumber data 

pertama atau informan langsung di lokasi penelitian atau objek penelitian. 

Data ini didapat dan dikumpulkan oleh peneliti dari akademisi. Hal ini 

dilakukan agar peneliti mampu mendapatkaan informasi yang diinginkan 
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secara relevan dan akurat. Penentuan informan dilakukan secara melihat atau 

menelusuri penulis-penulis artikel jurnal yang ada di Fakultas Adab dan 

Humaniora yang mampu memberikan motivasi dalam mensitasi untuk 

Menyusun artikel jurnal dengan menelusuri langsung jurnal-jurnal di Fakultas 

Adab dan Humaniora, dengan hal ini dapat ditemukan beberapa informan 

yang dapat dieksplorasi tentang motivnya Ketika mengutip suatu tulisan, 

maka yang dijadikan informan dalam penelitian ini akademisi (dosen) yang 

menerbitkan artikel jurnal. Adapun yang menjadi kriteria informan adalah 

dosen yang mempublish atau menerbitkan tulisannya di jurnal dalam kurung 

dua tahun terakhir dengan tujuan agar mendapatkan data yang dibutuhkan.  

2. Data Sekunder, adalah data yang didapatkan melalui penelitian Pustaka 

(library research) dengan menelaah literature berupa tulisan ilmiah, buku, 

aturan perundang-undangan, buku-buku, jurnal, majalah, dan lain-lain yang 

berkaitan erat dengan permasalahan pada penelitian ini. 

D. Metode Pengumpulan Data 

1. Observasi 

Observasi adalah salah satu metode pengumpulan data yang paling umum 

dalam penelitian kualitatif. Pada umumnya, observasi adalah suatu kegiatan yang 

menggunakan panca indera penglihatan, penciuman, dan pendengaran untuk 

mengumpulkan informasi yang diperlukan untuk menjawab pertanyaan penelitian. 

Pengamatan berupa kegiatan, peristiwa, objek, keadaan atau suasana hati tertentu 

dan hasil perasaan emosional sendiri. Observasi dilakukan untuk mendapatkan 

gambaran yang realistis untuk menjawab pertanyaan survei. 
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2.  Wawancara 

Wawancara adalah proses komunikasi atau interaksi antara seorang 

peneliti dengan seorang informan atau subjek penelitian untuk mengumpulkan 

informasi melalui tanya jawab. Dengan berkembangnya teknologi zaman sekarang 

ini, wawancara dapat dilakukan secara online selama informannya bersedia, 

melalui media. Pada hakikatnya wawancara aadalah kegiatan yang bertujuan 

untuk mengumpulkan informasi rinci  tentang topik yang dibahas dalam penelitian 

atau bisa juga disebut sebagai proses otentikasi informasi yang sebelumnya 

diperoleh oleh informasi atau teknologi lainnya. Karena penelitian ini membahaas 

bagaimana motivasi akademisi dalam mengutip sebuah tulisan, pengumpulan data 

dengan cara wawancara untuk penelitian ini, karena ini adalah proses 

mengumpulkan informasi dari informan yang berbeda-beda, hasil wawancara 

mungkin akan berbeda-beda dari informasi yang diperoleh sebelumnya. Ada 

beberapa langkah yang perlu diperhatikan dalam melakukan wawancara, agar 

wawancara yang kita  lakukan lebih efektif yakni, Perkenalan diri, jelaskan tujuan 

kunjugan, jelaskan meteri wawancara, ajukan pertanyaan. 

3. Dokumentasi 

Dokumentasi adalah cara lain yang dapat dilakukanselain observasi dan 

wawancara, informasi dapat dikumpulkan dari fakta-fakta yang tersimpan dalam 

berbagai bentuk seperti foto, laporan kegiatan dan lain-lain. Menurut Sugiyono 

(2015: 329) adalah suatu cara yang digunakan untuk memperoleh data dan 

informasi dalam bentuk buku, arsip, dokumen, tulis angka dan gambar yang 

berupa laporan serta keterangan yang dapat mendukung penelitian. Dokumentasi 
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yang penulis gunakan dalam peneilitian ini meliputi sumber daftar Pustaka artikel 

jurnal akademisi dan pelaksanaan wawancara. 

E. Instrumen Penelitian 

Pada penelitian ini yang bertindak sebagai instrumen adalah penulis 

sendiri. Penulis sebagai human Instrument yang akan langsung turun kelapangan 

untuk mewawancarai informan atau akademisi (dosen) di Fakultas Adab dan 

Humaniora. Instrumen penelitian juga berkaitan dengan alat yang digunakan 

peneliti dalam melakukan penelitian ini yakni; 

1. Pedoman wawancara, guna memudahkan dialog bagi penulis untuk 

memperoleh data motivasi akademisi dalam mengutip sebuah karya pada 

penulisan artikel jurnal, maka peneliti akan membuat petunjuk 

wawancara. 

2. Handphone, alat ini yang peniliti gunakan untuk proses pengambilan 

gambar, untuk informasi berupa dokumen tercetak atau tidak tercetak, 

peneliti tangkap dalam bentuk gambar. Alat ini juga digunakan penulis 

untuk mencatat entri-entri dalam proses wawancara untuk mendapatkan 

informasi yang lebih jelas dari para responden terkait dengan hal-hal 

yang menjadi focus penelitian ini. 

F. Teknik Analisis Data dan Pengolahan Data 

Data yang telah diperoleh tidak akan berguna jika tidak dianalisis dan diolah. 

Penelitian ini menggunakan teknik deskriptif berupa narasi tentang motivasi 

akademisi melalui hasil observasi, wawancara dan dokumentasi. Adapun Teknik 
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dan pengolahan data yang dilakukan adalah sebagai berikut: 

1. Reduksi data, kata reduksi sama dengan meringkas, karena data yang 

diambil dari lapangan tidak semuanya tertulis didalam laporan penelitian, 

tetapi mengambil atau mengutip hal-hal yang paling penting dan 

membuang yang dianggap kurang penting sehingga dapat disediakan data 

yang direduksi. Gambaran yang jelas sehingga dapat memperoleh data 

yang lebih banyak. 

2. Triangulasi Data, triangulasi data merupakan gabungan dari berbagai 

metode yang digunakan dalam proses analisis dan pengolahan data 

melalui observasi, wawancara dan dokumentasi yang diperoleh peneliti. 

3. Penyajian Data, penyajian data yaitu data yang direduksi dapat disajiakan 

dalam bentuk uraian singkat untuk memudahkan perencanaan lebih lanjut 

bagi peneliti. 

4. Menarik Kesimpulan, menarik kesimpulan yaitu data disajikan secara 

singkat berdasarkan informasi yang diperoleh di lapangan, yang 

disimpulkan secara singkat dan jelas sehingga dapat dijawab dari 

masalah bersangkutan.
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN (JUDUL) 

A. Gambaran Umum 

1. Sejarah singkat Fakultas Adab dan Humaniora, Universitas Islam Negeri 

Alauddin Makassar 

Fakultas Adab dan Humaniora memiliki 4 jurusan/program studi 

yaitu: Jurusan Sejarah dan Kebudayaan Islam, Jurusan Bahasa dan Sastra 

Arab, Jurusan Bahasa dan Sastra Inggris, serta Jurusan Ilmu Perpustakaan. 

Fakultas Adab dan Humaniora juga memiliki tiga jurusan dengan nilai 

Akreditasi A atau 75 % dari total seluruh jurusan di dalam fakultas.  

Pendirian Fakultas Adab IAIN Alauddin Makassar berdasarkan Surat 

Keputusan Menteri Agama R.I Nomor 148 Tahun 1967 tanggal 23 Nopember 

1967. Pada masa awal berdirinya, Fakultas Adab di pimpin langsung oleh 

Drs. H. Muhyiddin Zain. Pada tanggal 15 Juli 1968, Rektor IAIN Alauddin 

Makassar berikutnya yakni Drs. H. Muhyiddin Zain menyerahkan jabatan 

dekan kepada H. Mustafa M Nuri, LAS berdasarkan Surat Keputusan Rektor 

IAIN Alaudiin Makassar Nomor: 10 Tahun 1968, tanggal 15 juli 1968. 

Kemudian berdasarkan Surat Keputusan Menteri Agama R.I Nomor: BV/3-

6/852, tanggal 17 Pebruari 1968, H. Mustafa M Nuri, LAS dikukuhkan 

sebagai Dekan Fakultas Adab.  

Fakultas Adab pada awal berdirinya berkantor pada salah satu ruangan 

kuliah Universitas Muslim Indonesia di Jalan Kakatua Makassar. Sedangkan 
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untuk kegiatan perkuliahan dipergunakan gedung Bioskop A.A di Jalan 

Timor. Selanjutnya Fakultas Adab memindahkan semua kegiatan di Jalan 

Sumba No. 44, dan setelah IAIN Alauddin menempati kampus Gunung Sari 

di Jalan Gowa Raya (Jalan Sultan Alauddin sekarang), Fakultas Adab ikut 

juga pindah ke kampus IAIN Alauddin di Gunung Sari itu dengan dua jurusan 

yaitu: Jurusan Bahasa dan Sastra Arab dan Jurusan Sejarah dan Kebudayaan 

Islam.  

Fakultas Adab dan Humaniora sejak berdirinya telah dipimpin oleh 

delapan dekan, sebagai berikut: Drs. H.  Muhyiddin Zain, Dr (HC) H. 

Mustafa Nuri, Lc., Prof. Dr. H. Saleh Putuhena, MA., Prof. Dr. H. Radhi Al-

Hafid, Dr. Abd. Rauf Aliah, MA., Prof. Dr. Mardan, MA. (2007-2015, Dr. H. 

Barsihannor, M.Ag (2015-2019)., dan Dr. Hasyim Haddade, M.Ag (2019-

sekarang). 

2. Visi dan Misi Fakultas Adab dan Humaniora, Universitas Islam Negeri 

Alauddin Makassar. 

1)  Visi  

Unggul dalam pengintegrasian dan pengembangan Studi Keislaman dan 

Keadaban di kawasan Indonesia Bagian Timur tahun 2025  

2) Misi  

a) Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang berkarakter 

enterprenuership yang bersendikan keharmonisan dan berakhlak 

mulia. 
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Dr. Hasyim Haddade, S.Ag., M.Ag 

Dekan 

H. Muh. Nur Akbar Rasyid, M.Pd., 

M.Ed., Ph.D. 

Wakil Dekan III 

 

Dr. Firdaus, M.Ag 

Wakil Dekan II 

Dr. Andi Ibrahim, S.Ag., S.S., M.Pd 

Wakil Dekan I 

Dr. Abu Haif, M.Hum 

KAJUR SKI 

Irvan Muliyadi, S.Ag., SS., MA. 

KAJUR IP 

Dr. Djumharia Jamerreng, M.Pd 

KAJUR BSI 

Muhammad Saleh, S.Ag, M.Pd.I 

KAJUR BSA 

Dr. Syamhari, S.Pd., M.Pd 

SEKJUR SKI 

Touku Umar, S.IP., M.IP 

SEKJUR IP 

Syahruni Junaid, SS., M.Pd 

SEKJUR BSI 

Dra. Marwati, M.Ag 
SEKJUR BSI 

b) Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang handal di 

bidang akademik  

c) Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang berdisiplin 

tinggi, baik disiplin waktu, disiplin aturan maupun disiplin kerja.  

d) Menghasilkan kontribusi yang determinal bagi kemandirian 

bangsa dalam persaingan global 

3. Struktur Pimpinan Fakultas Adab dan Humaniora, Universitas Islam 

Negeri Alauddin Makassar Periode 2019-2023. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B. Studi Tentang Motivasi Akademisi di Fakultas Adab dan Humaniora 

Dalam Mensitasi Sebuah Karya Pada Penulisan Artikel Jurnal 

Manusia dalam beraktivitas membutuhkan adanya motivasi untuk 

mencapai tujuan. Istilah motivasi berasal dari kata motif yang dapat diartikan 

sebagai kekuatan yang terdapat dalam diri seseorang, yang menyebabkan individu 
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tersebut bertindak atau berbuat. Motivasi mengutip merupakan motif seseorang 

dalam mengambil karya terdahulu dalam melakukan penelitian atau tulisan. 

1. Bentuk motivasi akademisi di Fakultas Adab dan Humaniora dalam 

mensitasi sebuah karya pada penulisan artikel jurnal. 

Mengutip adalah mengambil dan menggunakan teori, konsep, 

gagasan, dan sejenisnya yang berasal dari sumber lain, baik secara langsung 

maupun tidak langsung. Semua kutipan harus disertai dengan referensi. Tidak 

mengacu pada sitasi dapat dianggap melanggar etika penulisan karya ilmiah. 

Berangkat dari  adanya teori yang dikemukakan oleh Nicolaisen 

(2007: 30) yakni, Teori Normatif Sitiran yang menjelaskan bahwa penulis 

wajib mencantumkan sitasi karya seseorang terdahulu sebagai bentuk alat 

bayar terhadap utang intelektual mereka kepada ilmuan atau penulis 

sebelumnya, yang kedua teori Kontruksi Sosial Sitiran yang menjelaskan 

tentang bagaimana penulis dapat mempengaruhi peneliti lainnya secara 

persuasif, yang ketiga teori Optimal Foraging yang menjelaskan tentang 

mudahnya mengakses atau jangkauan yang mudah dalam mengakses tulisan 

terdahulu, yang teori Handicap Principle yang menjelaskan tentang 

kekurangan dan kelemahan karya-karya sebelumnya dan membuatnya lebih 

baik dari karya sebelumnya, yang terakhir teori Symbolic Characteristics 

yang menjelaskan tentang bagaimana penelitian terdahulu sering dijadikan 

pedoman atau seberapa sering penelitian tersebut dikutip. 

Motivasi akademisi dalam mensitasi sebuah karya pada penulisan 

atikel jurnal yang dimaksud pada penelitian ini mengacuh pada motif 
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akademisi khususnya tenaga pengajar di Fakultas Adab dan Humaniora. 

Berikut motif akademisi dalam mensitasi sebuah karya pada penulisan artikel 

jurnal. 

a. Normatif Sitiran 

Normatif sitiran adalah teori yang menjelaskan bahwa  perilaku 

ilmuwan yang didasari oleh  etika yang harus dijunjung oleh ilmuwan, selain 

itu teori ini juga diartikan sebagai aturan-aturan yang harus diikuti untuk 

menciptakan suatu trust, garansi, dan reliabilitas terhadap temuan atau klaim 

suatu riset. Dengan mengacu pada asumsi bahwa saintis atau ilmuwan 

mematuhi keempat etika dasar (communism, universalism, disinterestedness 

dan organized skepticism) dalam sitasi, maka dalam analisis sitasi, makna 

yang terkandung secara tersirat terhadap karya yang disitasi adalah: (1). 

Karya tersebut digunakan atau dimanfaatkan oleh penulis yang mensitir; (2). 

Karya yang disitasi (penulis, jurnal, penerbit, dll) menunjukkan kualitas, 

signifikan dan dampak dari penulis, jurnal, penerbit, dll; (3). Karya yang 

disitasi sebisa mungkin merupakan karya terbaik yang didapatkan oleh 

penulis yang mensitir; (4). Karya yang disitir memiliki hubungan dengan 

karya yang mensitir dari segi isi karya; (5). Semua karya yang disitasi dalam 

suatu publikasi memiliki status atau posisi yang sederajat. 

Berdasarkan hasil wawancara informan menunjukan bahwa normatif 

sitiran adalah salah satu motivasi dalam melakukan sitiran atau kutipan 

terhadap suatu karya publikasi. Berikut ini adalah pernyataan informan yang 
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menunjukan  bahwa normatif sitiran adalah motivasi mereka dalam 

mengutip: 

1) Pernyataan dari informan II :  

“Penulisan artikel jurnal yang mewajibkan dan mengharuskan saya 

mengutip atau bisa  dikatakan persyaratan menulis artikel jurnal adalah 

mengutip karya terdahulu” 

Pernyataan mewajibkan, mengharuskan dan persyaratan 

merupakan indikator dari normatif sitiran dimana pernyataan tersebut 

masuk dalam kategori teori normatif sitiran sebagai aturan ketika 

seseorang mensitir karya terdahulu. 

2) Pernyataan serupa juga diungkapkan oleh informan III :  

“Keterkaitan buku tersebut dengan topik penelitian yang saya tulis” 

Pernyataan keterkaitan buku merupakan indikator dari normatif 

sitiran dimana pernyataan tersebut masuk dalam kategori teori normatif 

sitiran sebagai karya yang disitir memiliki hubungan dengan karya yang 

mensitir dari segi isi karya. 

3) Pernyataan serupa juga diungkapkan oleh informan V :  

“Dikarenakan topik pada buku yang saya kutip itu lebih sesuai dan 

sejalan dengan tulisan yang saya buat. Fokus penelitian saya sesuai 

dengan konsep yang ada pada buku atau karya tersebut.” 

Pernyataan kesesuaian dan sejalan dengan topik penelitian, 

kesesuaian konsep merupakan indikator dari normatif sitiran dimana 

pernyataan tersebut masuk dalam kategori teori normatif sitiran sebagai 

karya yang disitir memiliki hubungan dengan karya yang mensitir dari 

segi isi karya. 
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4) Pernyataan serupa juga diungkapkan oleh informan VI :  

“Artikel ini itu memang harus ada didalamnya kutipan & Selain itu 

yang saya kutip masih relevan dengan pembahasan yang saya teliti.” 

Pernyataan mengharuskan dan relevan dengan pembahasan 

merupakan indikator dari normatif sitiran dimana pernyataan tersebut 

masuk dalam kategori teori normatif sitiran sebagai aturan ketika 

seseorang mensitir karya terdahulu dan karya yang disitir memiliki 

hubungan dengan karya yang mensitir dari segi isi karya. 

5) Pernyataan serupa juga diungkapkan oleh informan VIII :  

“Menyesuaikan dengan topik penelitian yang saya buat dengan 

penelitian atau karya terdahulu. Karya terdahulu yang membahas terkait 

topik yang saya teliti dan tulisan terdahulu khususnya rekan sejawat 

(sesama dosen) menjadi salah satu hal mengapa saya mengutip 

penelitian beliau dikarenakan agar bisa menaikkan sitasi tulisan beliau.” 

Pernyataan menyesuaikan, keterkaitan, dan menaikkan sitasi 

terdahulu merupakan indikator dari normatif sitiran dimana pernyataan 

tersebut masuk dalam kategori teori normatif sitiran sebagai aturan 

ketika seseorang mensitir karya terdahulu dan karya yang disitir memiliki 

hubungan dengan karya yang mensitir dari segi isi karya. 

6) Pernyataan serupa juga diungkapkan oleh informan IX :  

“Selain itu juga memang setiap penulisan artikel jurnal aturannya harus 

ada didalamnya kutipan.” 

Pernyataan aturannya merupakan indikator dari normatif sitiran 

dimana pernyataan tersebut masuk dalam kategori teori normatif sitiran 

sebagai aturan ketika seseorang mensitir karya terdahulu. 

 

7) Pernyataan serupa juga diungkapkan oleh informan X :  
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“Sejalan dengan apa yang saya teliti atau tulis baik itu dari segi topik 

dan juga teori.” 

Pernyataan sejalan merupakan indikator dari normatif sitiran 

dimana pernyataan tersebut masuk dalam kategori teori normatif sitiran 

karya yang disitir memiliki hubungan dengan karya yang mensitir dari 

segi isi karya. 

 

Berdasarkan data tentang motivasi  yang terkait dengan normatif 

sitiran yang ada, berbagai varian motivasi yang masuk dalam kategori 

normatif sitiran di antaranya adalah: Mengutip karya terdahulu, keterkaitan 

buku dengan topik penelitian, penyesuaian konsep penelitian dengan kutipan, 

aturan dari artikel jurnal yang ditulis wajib ada kutipannya, masih relevan 

dengan pembahasan yang teliti, menyesuaikan dengan topik penelitian, 

keterkaitan pembahsan,  menaikkan sitasi tulisan terdahulu, memang sebagai 

aturan penulisan artikel jurnal,  dan sejalan dengan topik yang saya teliti. 

b. Kontruksi Sosial 

Kontruksi Sosial adalah mereka yang mampu meyakinkan saintis 

lainnya secara persuasif bahwa klaim-klaim mereka sesungguhnya adalah 

nyata, benar, terpercaya dan valid tanpa perlu negosiasi lagi dalam bentuk uji 

coba terhadap klaim mereka dari saintis lainnya.  Selain teori ini adalah 

sebuah retorika dari ilmuwan untuk meyakinkan ilmuwan lainnya atau 

sebagai kemasan yang didesain sedemikian rupa agar klaim mereka menarik 

untuk dipercaya oleh ilmuwan lainnya. 
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Berdasarkan hasil wawancara informan menunjukan bahwa kontruksi 

sosial adalah salah satu motivasi dalam melakukan sitiran atau kutipan 

terhadap suatu karya publikasi. Berikut ini adalah pernyataan informan yang 

menunjukan  bahwa kontruksi sosial adalah motivasi mereka dalam 

mengutip: 

1) Pernyataan dari informan I :  

“ada sosok guru saya yang memotivasi saya untuk menulis, saya 

mengutip agar menguatkan penelitian yang saya telah tulis dan 

penelitian beliau banyak saya kutip dan kembangkan seperti halnya 

artikel jurnal ini” 

Pernyataan ada sosok guru, menguatkan dan mengembangkan 

merupakan indikator dari kontruksi sosial dimana pernyataan tersebut 

masuk dalam kategori teori kontruksi sosial untuk meyakinkan ilmuwan 

lainnya atau sebagai kemasan yang didesain sedemikian rupa agar 

klaim mereka menarik untuk dipercaya oleh ilmuwan lainnya. 

2) Pernyataan serupa juga diungkapkan oleh informan II :   

“melihat seberapa ahli atau melihat dari latar belakang penulis 

sebelumnya dalam bidang ilmu yang dia tuliskan atau penelitian 

yang dia buat” 

 

Pernyataan seberapa ahli dan latar belakang penulis merupakan 

indikator dari kontruksi sosial dimana pernyataan tersebut masuk 

dalam kategori teori kontruksi sosial untuk meyakinkan ilmuwan 

lainnya atau sebagai kemasan yang didesain sedemikian rupa agar 

klaim mereka menarik untuk dipercaya oleh ilmuwan lainnya. 

 

3) Pernyataan serupa juga diungkapkan oleh informan IV :  
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“untuk memperkuat landasan teori yang ada di dalam artikel yang 

saya buat, khusus artikel ini saya mengutip untuk memperkuat 

tulisan saya.” 

Pernyataan memperkuat landasan teori dan memperkuat tulisan 

saya merupakan indikator dari kontruksi sosial dimana pernyataan 

tersebut masuk dalam kategori teori kontruksi sosial untuk 

meyakinkan saintis lainnya secara persuasif bahwa klaim-klaim 

mereka sesungguhnya adalah nyata, benar, terpercaya dan valid tanpa 

perlu negosiasi lagi dalam bentuk uji coba terhadap klaim mereka dari 

saintis lainnya 

4) Pernyataan serupa juga diungkapkan oleh informan V :  

“saya mengutip beberapa buku yang ada di dalam artikel ini di 

karenakan untuk bisa dijadikan referensi, memperkuat fokus 

penelitian yang saya buat.” 

Pernyataan dijadikan referensi dan memperkuat fokus 

penelitian saya merupakan indikator dari kontruksi sosial dimana 

pernyataan tersebut masuk dalam kategori teori kontruksi sosial untuk 

meyakinkan saintis lainnya secara persuasif bahwa klaim-klaim 

mereka sesungguhnya adalah nyata, benar, terpercaya dan valid tanpa 

perlu negosiasi lagi dalam bentuk uji coba terhadap klaim mereka dari 

saintis lainnya 

5) Pernyataan serupa juga diungkapkan oleh informan VI :  

“untuk membuktikan bahwa apa yang saya tulis ini betul-betul 

layak untuk diteliti, membuktikan keabsahan artikel yang saya buat 

dan untuk memperkuat teori yang saya bahas didalam artikel ini 

dan pengembangan ilmu yang orang-orang atau para ahli 

terdahulu.” 

Pernyataan layak untuk diteliti, keabsahan, memperkuat teori 

penelitian dan pengembangan ilmu merupakan indikator dari 



56 
 

 
 

kontruksi sosial dimana pernyataan tersebut masuk dalam kategori 

teori kontruksi sosial untuk meyakinkan ilmuwan lainnya atau sebagai 

kemasan yang didesain sedemikian rupa agar klaim mereka menarik 

untuk dipercaya oleh ilmuwan lainnya dan meyakinkan saintis lainnya 

secara persuasif bahwa klaim-klaim mereka sesungguhnya adalah 

nyata, benar, terpercaya dan valid tanpa perlu negosiasi lagi dalam 

bentuk uji coba terhadap klaim mereka dari saintis lainnya. 

6) Pernyataan serupa juga diungkapkan oleh informan VII :  

“perlu didukung dengan teori-teori yang sudah teruji dan relevan  

dengan topik tulisan saya, Mengapa saya banyak mengutip selain 

memperkaya khasana penguatan tulisan saya.” 

Pernyataan teruji, relevan dan memperkaya khasana penguatan 

tulisan merupakan indikator dari kontruksi sosial dimana pernyataan 

tersebut masuk dalam kategori teori kontruksi sosial untuk 

meyakinkan ilmuwan lainnya atau sebagai kemasan yang didesain 

sedemikian rupa agar klaim mereka menarik untuk dipercaya oleh 

ilmuwan lainnya dan meyakinkan saintis lainnya secara persuasif 

bahwa klaim-klaim mereka sesungguhnya adalah nyata, benar, 

terpercaya dan valid tanpa perlu negosiasi lagi dalam bentuk uji coba 

terhadap klaim mereka dari saintis lainnya. 

 

7) Pernyataan serupa juga diungkapkan oleh informan IX :  

“ada di dalamnya kutipan agar menguatkan tulisan saya dan 

referensi ini saya kembangkan sampai menjadi tulisan yang saya 

buat” 

Pernyataan menguatkan dan kembangkan merupakan indikator 

dari kontruksi sosial dimana pernyataan tersebut masuk dalam 
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kategori teori kontruksi sosial untuk meyakinkan ilmuwan lainnya 

atau sebagai kemasan yang didesain sedemikian rupa agar klaim 

mereka menarik untuk dipercaya oleh ilmuwan lainnya. 

8) Pernyataan serupa juga diungkapkan oleh informan IX : 

“Juga  mengembangkan topik yang dibahas penelitian terdahulu.” 

Pernyataan mengembangkan merupakan indikator dari 

kontruksi sosial dimana pernyataan tersebut masuk dalam kategori 

teori kontruksi sosial untuk meyakinkan ilmuwan lainnya atau sebagai 

kemasan yang didesain sedemikian rupa agar klaim mereka menarik 

untuk dipercaya oleh ilmuwan lainnya. 

Berdasarkan data tentang motivasi yang terkait dengan kontruksi 

sosial yang ada, berbagai varian motivasi yang masuk dalam kategori 

kontruksi sosial di antaranya adalah: Ada sosok guru, menguatkan penelitian, 

melihat seberapa ahli atau melihat dari latar belakang penulis, memperkuat 

landasan teori yang ada di dalam artikel yang saya buat, memperkuat tulisan 

saya, untuk bisa dijadikan referensi,  untuk membuktikan penelitian saya 

layak,  membuktikan keabsahan artikel yang saya buat, memperkuat teori 

yang saya bahas, perlu didukung dengan teori-teori yang sudah teruji dan 

relevan dan memperkaya khasana penguatan tulisan saya. 

c. Optimal Foraging 

Optimal Foraging adalah teori yang menjelaskan tentang mudahnya 

mengakses atau jangkauan yang mudah dalam mengakses tulisan terdahulu. 

Dalam pandang teori optimal foraging, suatu organisme akan berperilaku 
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seolah-olah organisme tersebut mengoptimalkan kondisi yang ada di sekitar 

mereka pada saat itu. Pandangan ini juga menganggap bahwa suatu sesuatu 

akan dimasukkan atau dioptimalkan jika manfaat yang diperoleh lebih dari 

energi yang dikeluarkan. 

Berdasarkan hasil wawancara informan menunjukan bahwa optimal 

foraging adalah salah satu motivasi dalam melakukan sitiran atau kutipan 

terhadap suatu karya publikasi. Berikut ini adalah pernyataan informan yang 

menunjukan  bahwa optimal foraging adalah motivasi mereka dalam 

mengutip: 

1) Pernyataan dari informan III :  

“Mengambil kutipan ini dikarenakan hanya beliau yang membahas 

lebih spesifik tentang topik tersebut.” 

Pernyataan spesifik tentang topik merupakan indikator dari 

optimal foraging dimana pernyataan tersebut masuk dalam kategori 

teori optimal foraging untuk mengoptimalkan kondisi yang ada di 

sekitar mereka pada saat itu dan dimasukkan atau dioptimalkan jika 

manfaat yang diperoleh lebih dari energi yang dikeluarkan. 

 

2) Pernyataan serupa juga diungkapkan oleh informan IV :  

“saya sudah memiliki referensi yang mau saya kutip kemudian 

saya baca dan memunculkan ide untuk saya menulis.” 

Pernyataan memiliki referensi merupakan indikator dari 

optimal foraging dimana pernyataan tersebut masuk dalam kategori 

teori optimal foraging untuk mengoptimalkan kondisi yang ada di 

sekitar mereka pada saat itu dan dimasukkan atau dioptimalkan jika 

manfaat yang diperoleh lebih dari energi yang dikeluarkan. 
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3) Pernyataan serupa juga diungkapkan oleh informan VIII :  

“saya memilah yang mana yang paling mudah saya pahami agar 

saya gampang cocokkan dengan penelitian yang saya lakukan.” 

Pernyataan paling mudah saya pahami merupakan indikator 

dari optimal foraging dimana pernyataan tersebut masuk dalam 

kategori teori optimal foraging untuk mengoptimalkan kondisi yang 

ada di sekitar mereka pada saat itu dan dimasukkan atau dioptimalkan 

jika manfaat yang diperoleh lebih dari energi yang dikeluarkan. 

 

4) Pernyataan serupa juga diungkapkan oleh informan IX :  

“agar saya mendapatkan referensi untuk apa yang saya teliti.” 

Pernyataan paling mudah saya pahami merupakan indikator 

dari optimal foraging dimana pernyataan tersebut masuk dalam 

kategori teori optimal foraging untuk mengoptimalkan kondisi yang 

ada di sekitar mereka pada saat itu dan dimasukkan atau dioptimalkan 

jika manfaat yang diperoleh lebih dari energi yang dikeluarkan. 

Berdasarkan data tentang motivasi yang terkait dengan optimal 

foraging yang ada, berbagai varian motivasi yang masuk dalam kategori 

optimal foraging di antaranya adalah:  Hanya tokoh tersebut yang membahas 

lebih spesifik, sudah memiliki referensi, yang paling mudah saya pahami dan 

mendapatkan referensi untuk apa yang saya teliti. 

d. Handicap Principle 

Handicap Principle adalah teori yang menjelaskan kerja-kerja saintis 

untuk meyakinkan saintis lainnya tentang kekuatan karya mereka dengan cara 

menunjukkan kekurangan dan kelemahan karya- karya sebelumnya dalam 
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bentuk kutipan. Teori ini juga untuk menunjukkan kekuatan atau keseriusan 

suatu karya dengan menampilkan deretan-deretan karya yang disitir oleh 

penulis karena mereka menganggap bahwa semakin banyak karya yang disitir 

maka semakin kuat dan serius karya tersebut.  

Berdasarkan hasil wawancara informan menunjukan bahwa handicap 

principle adalah salah satu motivasi dalam melakukan sitiran atau kutipan 

terhadap suatu karya publikasi. Berikut ini adalah pernyataan informan yang 

menunjukan  bahwa handicap principle adalah motivasi mereka dalam 

mengutip: 

1) Pernyataan dari informan VII :  

“semakin banyak saya mengutip karya terdahulu semakin 

meningkat karya keilmiahan suatu tulisan dan kutipan-kutipan saya 

itu mencerminkan unsur-unsur kebaruan, kebaruan yang dimaksud 

adalah ada teori-teori yang diungkapkan dalam tulisan saya 

berbeda dengan yang lain.” 

Pernyataan semakin meningkat karya keilmiahan suatu tulisan dan 

mencerminkan unsur-unsur kebaruan merupakan indikator dari handicap 

principle dimana pernyataan tersebut masuk dalam kategori teori handicap 

principle untuk untuk menunjukkan kekuatan atau keseriusan suatu karya 

dengan menampilkan deretan-deretan karya yang disitir oleh penulis karena 

mereka menganggap bahwa semakin banyak karya yang disitir maka semakin 

kuat dan serius karya tersebut.  

Berdasarkan data tentang motivasi yang terkait dengan handicap 

principle yang ada, berbagai varian motivasi yang masuk dalam kategori 
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handicap principle di antaranya adalah:   Meningkatkan nilai keilmiahan 

suatu tulisan dan memunculkan unsur-unsur kebaruan. 

e. Symbolic Characteristics 

Symbolic Characteristics merupakan pengembangan teori indikator 

(indicator theory) dari sitasi bukan pengembangan dari teori perilaku saintis 

dalam melakukan sitiran. Indicator theorists lebih mengedepankan kajiannya 

pada karakteristik, indikator atau ciri dari simbol, tanda atau lambang dari 

sitasi. Teori ini berusaha untuk mencari atau mengkaji bagaimana sitasi bisa 

digunakan sebagai cermin, lambang, untuk mendeskripsikan sains itu sendiri 

bukan mencari tahu alasan saintis melakukan sitiran. 

Berdasarkan hasil wawancara informan tidak ada motivasi akademisi 

dalam mensitasi yang menunjukan bahwa teori symbolic characteristics yang 

tidak dijadikan motivasi oleh akademisi.  

Berdasarkan data yang telah dikelompokkan di atas  penulis dapat 

menarik kesimpulan terkait motivasi akademisi di fakultas adab dan 

humaniora dalam mensitasi sebuah karya pada penulisan artikel jurnal yang 

dimana rata-rata motivasi akademisi dalam mensitasi karya terdahulu untuk 

menguatkan tulisan atau penelitian yang beliau buat agar mempengaruhi 

seseorang untuk membaca tulisannya. Dari hasil penelitian yang saya lakukan 

teori kontruksi sosial adalah teori yang sering digunakan akademisi di 

fakultas adab dan humaniora dalam  mensitasi karya terdahulu. 

Kemudian teori normatif sitiran juga menjadi teori yang sering 

dijadikan motivasi akademisi di fakultas adab dan humaniora dalam mensitasi 
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sebuah karya pada penulisan artikel jurnal yang dimana akademisi dalam 

mensitasi karya terdahulu untuk menyesuaikan permasalahan dan teori 

penelitian yang beliau buat agar penelitian yang dibuatnya bisa di 

publikasikan. 

Selanjutnya teori optimal foraging juga menjadi teori yang dijadikan 

motivasi akademisi di fakultas adab dan humaniora dalam mensitasi sebuah 

karya pada penulisan artikel jurnal yang dimana akademisi dalam mensitasi 

karya terdahulu untuk memberikan ide atau refensi bagi para akademisi 

dalam melakukan penelitian atau membuat tulisan demi kelancaran penulisan 

artikel yang dibuatnya. 

Selain itu teori  handicap principle juga menjadi teori yang dijadikan 

motivasi akademisi di fakultas adab dan humaniora dalam mensitasi sebuah 

karya pada penulisan artikel jurnal yang dimana akademisi dalam mensitasi 

karya terdahulu untuk memunculkan penemuan-penemuan terbaru dalam 

dunia penelitian agar meningkatkan nilai keilmiahan suatu penelitian atau 

tulisan yang dibuatnya. 

Dan terakhir teori symbolic characteristics yang tidak dijadikan 

motivasi dari pernyataan akademisi di fakultas adab dan humaniora dalam 

mensitasi sebuah karya pada penulisan artikel jurnal. 

2. Penggunaan kutipan langsung dan tidak langsung akademisi dalam 

mensitasi  sebuah karya pada penulisan artikel jurnal 

Kutipan langsung adalah kutipan yang ditulis persis seperti sumbernya 

asli, baik bahasa maupun ejaan. Referensi ditulis di antara tanda kurung, 
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dimulai dengan nama belakang seperti yang tercantum dalam daftar pustaka, 

tanda koma, tahun terbit, titik dua, spasi, dan diakhiri dengan nomor halaman. 

Sedangkan Kutipan tidak langsung adalah kutipan yang tidak sama persis 

dengan aslinya. Sitasi hanya mengambil gagasan utama dari sumber yang 

dikutip untuk dinyatakan kembali dengan kalimat yang disusun oleh kutipan. 

Berikut tanggapan dan jawaban terkait penggunaan kutipan langsung 

dan tidak langsung akademisi dalam mensitasi  sebuah karya pada penulisan 

artikel jurnal; 

Informan (GT): 

“dalam artikel ini saya menggunakan kutipan langsung dan kutipan 

tidak langsung, seperti dalam studi kasus atau latar belakang masalah 

saya menggunakan kutipan tidak langsung, dan bagian teori dan 

pembahasan saya menggunakan kutipan langsung.”  

 

Informan (SA): 

“dalam artikel ini saya menggunakan kutipan langsung dan kutipan 

tidak langsung, seperti dalam pendahuluan saya menggunakan kutipan 

tidak langsung, dan bagian teori dan pembahasan saya menggunakan 

kutipan langsung.”  

 

Informan (RY): 

“dalam artikel ini saya dominan menggunakan kutipan langsung, 

karena banyaknya teori yang dibahas” (Ramadayanti, 2023) 

Informan (MQ): 

“dalam artikel ini saya menggunakan kutipan tidak langsung, karena 

saya sudah punya ide dan tulisan kutipan ini hanya menguatkan ide 

dan tulisan saya.” 

Informan (HA): 

“dalam artikel ini saya lebih dominan menggunakan kutipan 

langsung.” 

Informan (LY): 
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“dalam artikel ini saya menggunakan kutipan tidak langsung dan 

kutipan langsung.” 

Informan (SY): 

“dalam artikel ini saya menggunakan kutipan langsung agar tidak 

mengubah arti dari tulisan terdahulu.”(Syamhari, 2023) 

Informan (AT): 

“dalam artikel ini saya menggunakan kutipan langsung karena aturan 

dari jurnal.” 

 

Informan (ZA): 

“dalam artikel ini saya menggunakan kutipan langsung dan kutipan 

tidak langsung, seperti pendahuluan saya menggunakan kutipan tidak 

langsung, dan bagian pembahasan saya menggunakan kutipan 

langsung.”  

 

Informan (RT): 

“dalam artikel ini saya menggunakan kutipan langsung dan kutipan 

tidak langsung, seperti pendahuluan saya menggunakan kutipan tidak 

langsung, dan bagian ringkasan saya menggunakan kutipan langsung.” 

(Rosma Tami, 2023) 

 

Berdasarkan  hasil wawancara informan terkait penggunaan kutipan 

langsung dan kutipan tidak langsung oleh akademisi di fakultas adab dan 

humaniora dalam mensitasi sebuah karya pada penulisan artikel jurnal dapat 

disimpulkan bahwa penggunaan kutipan langsung dan tidak langsung 

disesuaikan dengan kebutuhan para akademisi dan juga ketentuan yang 

diperintahkan atau persyaratan oleh jurnal tempat tulisan akademisi 

dipublikasikan.
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan dilapangan, peneliti 

mengambil kesimpulan untuk menjawab rumusan masalah penelitian ini. 

Adapun kesimpulan dari hasil penelitian adalah: 

1. Hasil penelitian ini ditemukan bahwa teori kontruksi sosial adalah teori 

yang paling banyak dijadikan motivasi oleh akademisi di fakultas adab 

dan humaniora untuk mempengaruhi seseorang agar tertarik membaca 

tulisannya, kemudian teori normatif sitiran juga banyak dijadikan 

motivasi oleh akademisi karena sebagai aturan dari penulisan karya 

tulis ilmiah, selanjutnya teori optimal foraging juga menjadi teori yang 

dijadikan motivasi akademisi karena memberikan ide atau referensi, 

Selain itu teori  handicap principle juga menjadi teori yang dijadikan 

motivasi akademisi karena memunculkan penemuan-penemuan terbaru 

dalam dunia penelitian dan terakhir teori symbolic characteristics yang 

tidak dijadikan motivasi dari pernyataan akademisi di fakultas adab dan 

humaniora. 

2. Penggunaan kutipan langsung dan tidak langsung disesuaikan dengan 

kebutuhan para akademisi dan juga ketentuan yang diperintahkan atau 

persyaratan oleh jurnal tempat tulisan akademisi dipublikasikan. 
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B. Implikasi 

Berdasarakan hasil penelitian yang telah diuraikan tersebut, perpustakaan 

diharapkan memanfaatkan motivasi akademisi dalam mensitasi sebuah karya pada 

penulisan artikel jurnal yang dimana dapat membantu para pemustaka dalam 

memberikan koleksi yang relevan, dan memahami setiap kebutuhan dari 

pemustaka khususnya yang sedang melakukan penelitian atau menulis karya tulis 

ilmiah.
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