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ABSTRAK 

Nama  : Irmawati 

Nim  : 30400120032 

Jurusan : Sosiologi Agama  

Judul  : Interaksi Sosial Antar Kader Organisasi Ekstra Kampus 

     (Studi Terhadap Kader HMI, PMII, dan IMM Pada Fakultas 

  Ushuluddin dan Filsafat Universitas Islam Negeri Alauddin 

                          Makassar) 

Penelitian ini membahas tentang bentuk interaksi sosial serta faktor 

penghambat dan pendukung interaksi sosial antara mahasiswa kader organisasi 

ekstra HMI, PMII, dan IMM pada Fakultas Ushuluddin dan Filsafat UIN Alauddin 

Makassar. Pokok pembahasan tersebut dirumuskan ke dalam beberapa sub masalah 

yaitu 1) Bagaimana bentuk interaksi sosial antara kader organisasi ekstra pada 

Fakultas Ushuluddin dan Filsafat UIN Alauddin Makassar? 2) Apa faktor 

penghambat dan pendukung interaksi sosial antara sesama kader organisasi ekstra 

pada Fakultas Ushuluddin dan Filsafat UIN Alauddin Makassar?  

Jenis penelitian ini termasuk kualitatif deskriptif dengan pendekatan yang 

digunakan adalah pendekatan sosiologi. Sumber data pada penelitian ini ada dua 

yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder. Metode pengumpulan data 

yang digunakan adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik 

pengolahan dan analisis data dilakukan dengan tiga tahapan, yaitu: reduksi data, 

penyajian data, dan penarikan kesimpulan.  

Berdasarkan hasil penelitian dan wawancara dilokasi menunjukkan bahwa: 

1) Bentuk interaksi sosial yang terjadi antara kader organisasi ekstra HMI, PMII, 

dan IMM pada Fakultas Ushuluddin dan Filsafat adalah bentuk interaksi sosial 

asosiatif dan disosiatif. Bentuk interaksi sosial asosiatif yang terjadi adalah 

terjadinya bentuk kerja sama dan akomodasi antara kader-kader organisasi ekstra 

yang didasari dengan komunikasi yang baik dan saling menjaga silaturahmi serta 

hubungan baik antara kader. Sedangkan, bentuk interaksi disosiatif yang terjadi 

adalah adanya persaingan dan dapat menghasilkan konflik. Persaingan yang sering 

terjadi seperti adanya persaingan politik untuk mendapatkan suatu kekuasaan 

tertentu, akan tetapi persaingan ini tidak berlangsung lama dan akan mereda dengan 

sendirinya. 2) Faktor penghambat dan pendukung interaksi sosial yang terjadi 

antara sesama kader organisasi ekstra pada Fakultas Ushuluddin dan Filsafat 

adalah, faktor penghambatnya yaitu kurangnya solidaritas dengan sesama kader, 

konflik individu, kurang rasa percaya diri, dan stereotip terhadap organisasi lain. 

Adapun faktor pendukung terjadinya interaksi sosial yaitu menambah wawasan dan 

pengetahuan, serta memperluas relasi pertemanan.  

Implikasi dari penelitian ini yaitu: 1) Masing-masing kader organisasi ekstra 

harus saling menjalin hubungan baik, saling terbuka, dan saling menghargai agar 

tetap tercipta hubungan yang harmonis antara organisasi HMI, PMII, dan IMM 

yang berada pada lingkungan dan naungan yang sama yaitu Fakultas Ushuluddin 

dan Filsafat. 2) Kader-kader organisasi ekstra HMI, PMII, dan IMM lebih banyak 

mengadakan kegiatan-kegiatan dalam bentuk kerja sama untuk lebih  mempererat 

tali silaturahmi antar kader. 



 

 

BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Manusia pada hakikatnya adalah makhluk sosial yang diciptakan oleh 

Tuhan Yang Maha Esa. Manusia sebagai makhluk sosial membutuhkan bantuan 

orang lain untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, seperti pekerjaan, kebutuan 

pokok, transportasi, dan pengakuan dari orang lain. Manusia dirancang utuk 

menjadi makhluk sosial yang tidak akan pernah berfungsi tanpa bantuan orang 

lain, sehingga interaksi dan komunikasi sangatlah penting. Oleh karena itu, 

manusia hidup sebagai makhluk sosial dan disadari atau tidak cenderung hidup 

berkelompok dengan tujuan yang sama untuk meningkatkan kesejahteraan dan 

kehidupannya sendiri. 

Secara historis, hubungan antara manusia adalah hal yang alami sejak 

lahir. Meskipun pada awalnya terbatas pada lingkup keluarga, hubungan ini 

berkembang seiring waktu meluas kedalam ranah pendidikan, organisasi, dunia 

kerja, dan lingkungan sosial lainnya. Dalam proses ini, terjadilah beragam 

pengalaman baik yang membawa kebaikan maupun tantangan yang tercipta dari 

dinamika sebab-akibat yang kompleks. Melalui berbagai pengalaman ini, 

masyarakat belajar bagaimana menyusun prinsip-prinsip hidup yang dapat 

memastikan keharmonisan sosial, serta mendorong kemajuan dan perbaikan 

dalam kehidupan bersama. Di tengah perjalanan ini, peran mahasiswa sebagai 

bagian dari intelektual muda bangsa dan aktor dalam berbagai gerakan 

organisasi sangatlah penting. Mereka memegang peran penting dalam 

membentuk budaya pertukaran gagasan dan nilai didalam lingkungan organisasi, 

termasuk dilingkungan kampus. Sebagai agen perubahan mahasiswa tidak dapat 

dipisahkan dari dinamika organisasi kampus karena mereka turut berkontribusi 



 

 

dalam menciptakan atmosfer yang memperkaya dan mendorong pertumbuhan 

intelektual serta sosial.1  

Interaksi sosial terjadi antara seseorang dengan orang lain, antara 

seseorang dengan suatu kelompok sosial, dan antara suatu kelompok sosial  

dengan kolompok sosial lainnya.2 Dalam dinamika ini, interaksi tersebut 

memiliki potensi untuk membawa dampak yang bervariasi baik positif maupun 

negatif tergantung pada kualitas komunikasi yang terjalin. Komunikasi yang 

baik dapat memperkuat hubungan sosial, mempromosikan pemahaman, dan 

memupuk kerjasama yang produktif diantara individu maupun kelompok-

kelompok sosial. Di sisi lain, komunikasi yang kurang efektif atau terganggu 

dapat menyebabkan konflik, miskomunikasi, dan ketegangan dalam hubungan 

interpersonal maupun antar-kelompok. Dalam konteks ini, penting bagi individu 

dan kelompok untuk memperhatikan kualitas komunikasi yang terjalin agar 

dapat meminimalisir kemungkinan dampak negatif dan memaksimalkan 

manfaat positif dari interaksi sosial. Dengan demikian, kesadaran akan 

pentingnya komunikasi yang efektif menjadi kunci dalam membangun 

hubungan yang harmonis dan produktif di dalam masyarakat. 

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), organisasi adalah 

suatu kesatuan (struktur dan sebagainya) yang terdiri dari sebagian orang-orang 

dalam suatu perkumpulan untuk tujuan tertentu, yang berguna untuk mencapai 

tujuan bersama (sekelompok orang yang bekerja sama secara bersama-sama).3 

Organisasi merupakan suatu unsur yang sangat diperlukan dalam kehidupan 

manusia (khususnya kehidupan modern). Organisasi membantu kita mencapai 

hal-hal dan aktivitas yang tidak dapat dilakukan dengan baik oleh individu. 

Selain itu, dapat kita katakan bahwa organisasi membantu masyarakat dan 

memberikan kontribusi terhadap pengetahuan dan kelanjutan pengetahuan. Kata 

 
1Ratna Juwita, “Interaksi Sosial antar Anggota Organisasi Ekstra Kampus (HMI dan 

PMII UIN Raden Intan Lampung)”, Skripsi (Lampung: Fak. Ushuluddin dan Studi Agama UIN 

Raden Intan Lampung, 2020), h. 4. 
2Syahrial syarbaini, dkk., Sosiologi dan Politik (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002), h. 27. 
3Organisasi, kbbi online. https://kbbi.web.id/organisasi (14 Oktober 2023). 

https://kbbi.web.id/organisasi%20(14


 

 

organisasi berasal dari bahasa Yunani organom dan bahasa Latin organum yang 

berarti alat, bagian, anggota badan, atau badan. Organisasi adalah struktur antar 

hubungan pribadi yang berdasar wewenang formal dan kebiasaan dalam suatu 

sistem administrasi.4 

Organisasi sosial adalah sekelompok orang yang bekerja sama untuk 

mencapai tujuan bersama. Organisasi mempunyai beberapa kendala yang 

mungkin mereka hadapi. Dalam organisasi, orang-orang berkumpul dan bekerja 

sama secara rasional dan terorganisir, menggunakan sumber daya yang ada 

secara efektif dan efisien untuk mencapai tujuan yang terorganisir, terencana, 

dan terkendali. 

Organisasi kemasyarakatan yang terbentuk ditengah masyarakat tidak 

lepas dari peran mahasiswa, maka aspirasi masyarakat terhadap pemerintah 

dapat disalurkan melalui aksi mahasiswa. Pelajar adalah seseorang yang 

terdaftar pada suatu Lembaga Pendidikan Tinggi yang terdiri atas Lembaga 

Pendidikan, perguruan tinggi teknik, sekolah menengah atas, institut atau 

universitas dan sedang belajar atau sedang menjalani studi dan pelatihan. 

Mahasiswa adalah agen perubahan dan revitalisasi sosial. Mahasiswa menjadi 

basis masyarakat untuk menyampaikan keinginannya kepada pemerintah apabila 

mereka setuju dengan keputusan pemerintahan. 

Partisipasi dalam organisasi membawa sejumlah keuntungan bagi 

mahasiswa, mulai dari pengembangan karakter pribadi, peningkatan 

keterampilan individu, hingga eksplorasi dan peningkatan potensi serta minat 

mereka. Melalui keterlibatan dalam kegiatan organisasi, mahasiswa memiliki 

kesempatan untuk menghadapi berbagai tantangan dan situasi yang memperluas 

wawasan mereka serta mendorong pertumbuhan kreativitas. 

 

 
4Daryanto, Administrasi dan Manajemen Sekolah (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2013), h. 

117. 



 

 

Allah berfirman dalam QS as-Saff/61: 4.  

فًّا سهبِيْلِه   فيِْ  يقُهاتلِوُْنه  ال ذِيْنه  يحُِب   اٰللّه  اِن   هن هُمْ  صه رْصُوْص   بنُْيهان   كها م   

Terjemahannya: 

“Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berperang di jalan-

Nya dalam satu barisan, seakan-akan mereka suatu bangunan yang 

tersusun kukuh.”5 

Ayat di atas menjelaskan bahwa Allah suka kepada orang-orang yang 

berjihad dalam barisan yang teratur. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang 

yang berperan di jalan-Nya untuk membela diri dan membela Islam dan kaum 

muslim dalam barisan yang teratur, kuat, militan, dan terorganisir dengan baik. 

Mereka seakan-akan dalam membangun kekuatan umat seperti suatu bangunan 

yang tersusun kokoh, saling menguatkan komponen umat muslim yang satu 

terhadap komponen umat muslim lainnya. Termasuk tentang pentingnya 

kekompakan dalam barisan (organisasi), adanya kemauan yang kokoh untuk 

menjalin kerjasama dalam menghadapi segala rintangan yang datang dan 

tantangan yang ada harus dihadapi dengan sedaya upaya dilakukan demi 

tercapainya tujuan. Selain itu, adanya kedisiplinan yang tinggi didalam 

kelompok dengan harus taat terhadap perintah Allah swt. Artinya harus memiliki 

kedisiplinan yang tinggi dalam pengorganisasian dengan adanya disiplin maka 

pengorganisasian akan berjalan dengan teratur. 

Beberapa penelitian telah menggambarkan tentang adanya hubungan 

antar beberapa anggota organisasi yang tinggal bersebelahan, saling 

membutuhkan, saling mendukung, dan melakukan bekerja sama, dan mengejar 

tujuan yang sama dibidang pendidikan, politik, agama, olahraga, serta sosial. 

Selain itu, persaingan diantara anggota organisasi seringkali berasal dari 

perbedaan ideologi, perebutan posisi, dan ambisi kepentingan individu dan 

 
5Kementerian Agama RI, “Kemenag Qur’an”, Situs Resmi Kementerian Agama. 

https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/61?from=1&to=14 (14 Oktober 2023). 

https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/61?from=1&to=14


 

 

kelompok sehingga menyebabkan konflik yang berkelanjutan.6 Hal ini 

disebabkan karena banyaknya permasalahan yang muncul yang berujung pada 

buruknya hubungan dan kurangnya interaksi antar anggota organisasi. 

Peran organisasi dalam membentuk dinamika sosial di masyarakat 

termasuk di lingkungan kampus memiliki signifikansi yang tidak bisa diabaikan. 

Di kampus organisasi hadir dalam dua bentuk utama, yaitu organisasi intra dan 

ekstra kampus. Organisasi intra kampus adalah kelompok mahasiswa yang 

secara resmi diakui oleh institusi pendidikan tinggi, mendapatkan dukungan 

finansial dari institusi tersebut, dan beroperasi di dalam kampus. Contoh-contoh 

organisasi ini termasuk BEM (Badan Eksekutif Mahasiswa), HMJ (Himpunan 

Mahasiswa Jurusan), dan UKM (Unit Kegiatan Mahasiswa). Disisi lain 

organisasi ekstra kampus adalah entitas yang beroperasi di luar wilayah kampus 

dengan ciri khas terbuka, kegiatan pusatnya berada di luar kampus, dan struktur 

keanggotaannya dibentuk atas dasar konsensus dan kesamaan ideologi.7 Contoh 

organisasi ini meliputi HMI (Himpunan Mahasiswa Islam), PMII (Pergerakan 

Mahasiswa Islam Indonesia), IMM (Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah), serta 

Organda (Organisasi Daerah). Keberadaan kedua jenis organisasi ini memainkan 

peran penting dalam membentuk identitas, memajukan kegiatan akademik dan 

sosial, serta memperkaya pengalaman mahasiswa di lingkungan kampus. 

Berdasarkan latar belakang yang dicantumkan peneliti yang bertujuan 

untuk mengarahkan permasalahan yang akan diteliti sehingga peneliti tertarik 

mengambil judul: Interaksi Sosial Antar Kader Organisasi Ekstra Kampus 

(Studi Terhadap Kader HMI, PMII, dan IMM pada Fakultas Ushuluddin 

dan Filsafat Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar). 

 
6Ratna Juwita, “Interaksi Sosial Antar Anggota Organisasi Ekstra Kampus (HMI dan 

PMII UIN Radeng Intan Lampung”, Skripsi (Lampung: Fak. Ushuluddin dan Studi Agama UIN 

Raden Intan Lampung, 2020), h. 4. 

7Prasetyantoko, dkk., Gerakan Mahasiswa Demokrasi di Indonesia (Bandung: PT. 

Gramedia, 2001), h. 56. 



 

 

B. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus 

Fokus penelitian dan deskripsi fokus pada penelitian ini yaitu sebagai 

berikut: 

1. Fokus penelitian 

Fokus penelitian merupakan batasan peneliti agar jelas ruang lingkup 

yang akan diteliti. Penelitian ini difokuskan untuk melihat bentuk interaksi 

sosial serta faktor penghambat dan pendukung interaksi sosial antara 

mahasiswa kader organisasi ekstra HMI, PMII, dan IMM pada Fakultas 

Ushuluddin dan Filsafat UIN Alauddin Makassar. 

2. Deskripsi fokus 

Berdasarkan fokus penelitian, untuk memahami pembaca dalam 

memahami pembahasan, maka penulis memberikan deskripsi fokus sebagai 

berikut: 

a. Interaksi sosial 

Interaksi sosial yang dimaksud dalam penelitian ini adalah bentuk 

asosiatif antara sesama anggota organisasi untuk menjalin kerjasama 

menciptakan interaksi yang baik dan disosiatif dalam konsep persaingan 

yang terjadi antar individu atau kelompok dalam organisasi yang 

menciptakan ketegangan-ketegangan sehingga menyebabkan kurangnya 

interaksi antar organisasi.  

b. Mahasiswa 

Mahasiswa yang dimaksud peneliti adalah seseorang yang 

menempuh pendidikan di perguruan tinggi yang mengikuti atau terdaftar 

sebagai kader organisasi ekstra HMI, PMII, dan IMM pada Fakultas 

Ushuluddin dan Filsafat UIN Alauddin Makassar. 

 



 

 

c. Organisasi 

Organisasi yang dimaksud peneliti adalah organisasi eksternal 

kampus atau lebih sering dikenal organisasi ekstra yang pengkaderannya 

bergerak dibidang kemahasiswaan yang berada diluar kampus seperti 

organisasi HMI, PMII, dan IMM. 

C. Rumusan Masalah 

Rumusan masalah pada penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana bentuk interaksi sosial antara kader organisasi ekstra pada 

Fakultas Ushuluddin dan Filsafat UIN Alauddin Makassar? 

2. Apa faktor penghambat dan pendukung interaksi sosial antara sesama kader 

organisasi ekstra pada Fakultas Ushuluddin dan Filsafat UIN Alauddin 

Makassar? 

D. Kajian Pustaka 

Penyusunan laporan ini peneliti mengkaji berbagai referensi yang 

berkaitan dengan yang akan diteliti. Beberapa referensi seperti jurnal skripsi 

yang menjadi bahan rujukan penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Skripsi Luthfian Taqwa Ginanjar yang berjudul, “Interaksi Sosial Antara 

Anggota Organisasi Ekstra Kampus di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta 

(Studi kasus HMI dan PMII Cabang Ciputan)”.8 Hasil penelitian ini 

menjelaskan perbedaan dalam pola interaksi sosial antara cabang organisasi 

HMI dan PMII di Ciputat dapat disebabkan oleh perbedaan dalam 

kepentingan dan konsep pengorganisasian dalam menangani masalah yang 

dihadapi serta kompetisi untuk mencari dan menjaga eksistensi organisasi di 

lingkungan kampus UIN Syarif Hidayatullah. Selain itu, faktor-faktor yang 

 
8Luthfian Taqwa Ginanjar, “Interaksi Sosial Antara Anggota Organisasi Ekstra Kampus 

di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta (Studi kasus di HMI dan PMII Cabang Ciputat)”, Skripsi 

(Jakarta: Fak. Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2011), h. 5.  



 

 

memengaruhi pola interaksi antara kedua organisasi ini meliputi aspek 

emosional individu dan kepentingan kelompok. Lebih jauh lagi, perbedaan 

pendekatan dalam memahami dan menangani tantangan organisasi juga 

memainkan peran penting dalam dinamika interaksi antara mereka. 

Persamaan kedua penelitian ini adalah sama-sama meneliti tentang 

interaksi sosial organisasi ekstra kampus. Perbedaannya penelitian tersebut 

yang memusatkan perhatian pada organisasi HMI dan PMII, sementara 

penelitian ini memperluas cakupannya dengan memasukkan organisasi HMI, 

PMII, dan IMM. Dengan memperluas fokusnya, penelitian ini bertujuan 

untuk memberikan gambaran yang lebih komprehensif tentang dinamika 

interaksi sosial antara organisasi-organisasi tersebut di lingkungan kampus. 

2. Skripsi Ratna Juwita yang berjudul, “Interaksi Sosial Antar Anggota 

Organisasi Ekstra Kampus (HMI dan PMII Raden Intan Lampung)”.9 Hasil 

penelitian ini menjelaskan bahwa persaingan yang terjadi diantara anggota 

organisasi besar seperti HMI dan PMII yaitu organisasi ini masing-masing 

memiliki ideologi dan sudut pandang berbeda dan perekrutan kader serta 

perbedaan golongan yang membuat kedua organisasi ini sama-sama ingin 

menonjolkan eksistensinya untuk diakui dilingkungan kampus. Perebutan 

kedudukan yang membuat mereka ingin bersaing untuk mendapatkan 

kekuasaan didalam Badan Eksekutif Jurusan, Fakultas, maupun Universitas. 

Bentuk resolusi konflik yang digunakan dalam menyelesaikan masalah 

dalam kedua organisasi ini adalah akomodasi kompromi dan toleransi karena 

pada dasarnya ketika kedua organisasi ini terjadi suatu konflik maka masing-

masing dari kedua organisasi ini melakukan sebuah kompromi untuk 

menyelesaikan masalah dan menanamkan jiwa toleransi agar konflik tidak 

berkepanjangan. 

 
9Ratna Juwita, “Interaksi Sosial Antar Anggota Organisasi Ekstra Kampus (HMI dan 

PMII UIN Raden Intan Lampung)”, Skripsi (Lampung: Fak. Ushuluddin dan Studi Agama UIN 

Raden Intan Lampung, 2020), h. 1. 



 

 

Persamaan kedua penelitian ini adalah sama-sama menggunakan 

jenis penelitian kualitatif deskriptif. Perbedaannya perbedaannya terletak 

pada fokus penelitian. Penelitian tersebut menitikberatkan pada analisis 

persaingan antara anggota organisasi HMI dan PMII yang dalam interaksi 

sosialnya mencerminkan adanya potensi konflik. Sementara itu, penelitian 

ini lebih menekankan pada pola interaksi sosial dan faktor-faktor yang 

menghambat interaksi sosial di antara mahasiswa yang menjadi anggota 

organisasi ekstra. Dalam penelitian ini, lebih dititik beratkan pada 

pemahaman tentang bagaimana interaksi sosial terjadi dan faktor-faktor apa 

yang mempengaruhinya. 

3. Skripsi Ibnu Aidil Putra berjudul, “Interaksi Sosial Antara Anggota 

Organisasi Ekstra Kampus di FITK UIN Syarif Hidayatullah Jakarta”.10 

Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa interaksi antara organisasi HMI dan 

PMII memiliki dampak positif dan negatif. Oleh karena itu, penting bagi 

setiap anggota organisasi untuk memiliki kesadaran yang matang dalam 

menghadapi situasi tersebut. Diperlukan sikap dewasa dalam menanggapi 

perbedaan pendapat dan potensi konflik dengan melakukan mediasi dan 

musyawarah untuk menyelesaikan masalah dengan baik. Hal ini 

memperlihatkan pentingnya komunikasi yang efektif dan kerjasama di antara 

anggota organisasi untuk mencapai kesepakatan yang saling menguntungkan 

dan memperkuat hubungan antarorganisasi. 

Penelitian ini sama-sama mengkaji tentang interaksi sosial antara 

organisasi ekstra kampus. Letak perbedaannya adalah lokasi penelitian 

tersebut di Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Syarif Hidayatullah 

Jakarta sedangkan penelitian ini berlokasi di Fakultas Ushuluddin dan 

Filsafat UIN Alauddin Makassar. 

 
10Ibnu Aidil Putra, “Interaksi Sosial Antara Anggota Organisasi Ekstra Kampus di 

FITK UIN Syarif Hidayatullah Jakarta”, Skripsi (Jakarta: Fak. Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN 

Syarif Hidayatullah Jakarta, 2016), h. 4. 



 

 

4. Skripsi Nanang Febrianto berjudul, “Interaksi Sosial pada Aktivis IMM dan 

KAMMI”.11 Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa interaksi sosial antara 

aktivis IMM dan KAMMI berlangsung baik secara formal maupun informal 

dengan landasan nilai-nilai Islam sebagai pijakan utama. Dalam dinamika 

organisasional terdapat konflik yang muncul mulai dari tingkat individu 

hingga konflik antar organisasi. Namun, dari konflik tersebut terdapat 

hikmah positif yang dapat dipetik. Hikmah tersebut antara lain adalah proses 

pendewasaan diri, pengembangan manajemen organisasi yang lebih baik, 

kemampuan untuk berpikir secara holistik, dan penguatan ikatan ukhuwah 

Islamiyah di antara para kader. Dengan menghadapi konflik dan menemukan 

solusi secara bersama-sama, anggota dari kedua organisasi ini dapat 

mengembangkan kualitas kepemimpinan dan memperkuat solidaritas serta 

hubungan yang erat dalam persaudaraan Islam. 

Persamaan penelitian ini adalah sama-sama mengkaji tentang 

interaksi sosial. Letak perbedaannya adalah terletak pada target penelitian. 

Penelitian tersebut lebih menekankan pada analisis interaksi sosial yang 

melibatkan aktivis dari organisasi ekstra yang sedang diteliti, sementara 

penelitian ini lebih memusatkan perhatian pada kader atau anggota dari 

organisasi ekstra yang menjadi objek penelitian. Dengan memperluas 

cakupan penelitian untuk memasukkan anggota organisasi ekstra, penelitian 

ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang lebih holistik tentang 

dinamika interaksi sosial di dalam organisasi tersebut. 

E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1. Tujuan penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan, maka tujuan 

yang ingin dicapai oleh peneliti adalah untuk: 

a. Mengetahui bentuk interaksi sosial antara kader organisasi ekstra pada 

Fakultas Ushuluddin dan Filsafat UIN Alauddin Makassar. 

 
11Nanang Febrianto, “Interaksi Sosial pada Aktivis IMM dan KAMMI”, Skripsi 

(Surakarta: Fak. Psikologi Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2008), h. 8. 



 

 

b. Mengetahui faktor penghambat dan pendukung interaksi sosial antara 

sesama kader organisasi ekstra pada Fakultas Ushuluddin dan Filsafat 

UIN Alauddin Makassar. 

2. Kegunaan Penelitian 

Kegunaan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

a. Secara teoritis 

Penelitian ini diharapkan dapat memberi kontribusi secara ide 

bagi penelitian yang sejenis untuk kemudian hari dimungkinkan 

dilakukan pengembangan serta bisa menjadi inspirasi untuk jenis 

penelitian yang serupa. 

b. Secara praktis 

1) Menambah wawasan dan pengetahuan tentang interaksi antara 

kader organisasi ekstra kampus. 

2) Penelitian ini sebagai syarat untuk mendapatkan gelar Sarjana 

Sosial (S. Sos) pada Program Studi Sosiologi Agama Fakultas 

Ushuluddin dan Filsafat Universitas Islam Negeri Alauddin 

Makassar. 

3) Melalui penelitian ini dapat menjadi bahan masukan dalam 

pembinaan organisasi ekstra kampus untuk tetap berinteraksi 

dengan baik antar sesama organisasi. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

BAB II 

TINJAUAN TEORITIS 

A. Interaksi Sosial 

1. Pengertian interaksi sosial 

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, interaksi yaitu sesuatu hal 

yang saling melakukan aksi, berkaitan, mempengaruhi, dan berkaitan satu 

sama lain.12 Interaksi sosial merujuk pada dinamika hubungan antarindividu 

dalam masyarakat. Jenis hubungan ini dapat terjadi antara individu dengan 

individu lainnya, antara kelompok dengan kelompok lainnya, atau antara 

kelompok dengan individu secara individu. Interaksi sosial mencakup 

beragam bentuk mulai dari percakapan sehari-hari hingga kerja sama dalam 

proyek-proyek besar. Ini adalah proses yang kompleks yang memengaruhi 

cara individu memandang diri mereka sendiri dan dunia disekitar mereka, 

serta membentuk struktur sosial yang ada dalam masyarakat. Dengan 

demikian, interaksi sosial memainkan peran kunci dalam membentuk 

dinamika sosial yang berkelanjutan 

Menurut Soerjono Soekanto interaksi sosial adalah hubungan-

hubungan sosial yang dinamis yang menyangkut hubungan antara orang-

orang perorangan, antara kelompok-kelompok manusia maupun antara 

orang perorangan dengan kelompok manusia.13 Sedangkan menurut J. Dwi 

Narwoko dan Bagong Suyanto interaksi sosial adalah proses dimana antara 

individu dengan individu, individu dengan kelompok, atau kelompok 

dengan kelompok berhubungan satu degan yang lain.14 

 

 

 

 
12Fitriani Dedy, Marhaeni Saleh, Santri Sahar, “Pola Interaksi Sosial Masyarakat 

Muslim dan Non-Muslim di Kelurahan Tengan Kecamatan Mengkendek Kabupaten Tana 

Toraja”, Macora 2, no.1 (2023): h. 4. 
13Soerjono Soekanto, Sosiologi Suatu Pengantar (Cet. 44; Jakarta: PT. Raja Grafindo 

Persada, 2012), h. 55. 
14J. Dwi Narwoko dan Bagong Suyanto, Sosiologi Teks Pengantar dan Terapan 

(Jakarta: Kencana, 2004), h. 20. 



 

 

2. Bentuk-bentuk interaksi sosial 

Bentuk-bentuk interaksi sosial adalah sebagai berikut. 

a. Proses asosiatif (association processes) yang mendukung seseorang atau 

kelompok untuk mencapai tujuan atau maksud tertentu. Proses ini 

dibedakan mejadi tiga bentuk, yaitu: 

1) Kerja sama (cooperation), yaitu suatu usaha bersama untuk mencapai 

suatu tujuan bersama. Bentuk-bentuk kerja sama adalah kerukunan 

bersifat gotong royong dan tolong menolong, bargaining  yang 

merupakan perjanjian mengenai tindakan timbal balik antara dua 

organisasi atau lebih, ko-optasi yang merupakan proses penerimaan 

unsur baru dalam kepemimpinan atau pelaksanaan politik dalam 

kepemimpinan atau pelaksanaan politik dalam suatu organisasi dan 

untuk menghindari terjadinya goncangan dalam stabilitas organisasi 

yang bersangkutan, koalisisi yang merupakan kombinasi antara dua 

organisasi atau lebih yang mempunyai tujuan yang sama, dan join-

venture yang merupakan kerja sama dalam pengusahaan proyek-

proyek tertentu.15 

2) Akomodasi, menunjukkan pada dua arti yaitu keadaan dan proses. 

Keadaan berarti ada suatu keseimbangan (equilibrium) dalam 

interaksi antara individu atau kelompok manusia dalam kaitannya 

dengan norma dan nilai sosial dalam masyarakat. Sebagai suatu proses 

menunjukkan usaha manusia untuk menyelesaikan suatu pertentangan 

yaitu usaha untuk mencapai suatu kestabilan. 

3) Asimilasi adalah suatu usaha-usaha yang dilakukan perorangan atau 

kelompok untuk mengurangi perbedaan antara mereka. Faktor yang 

dapat mempermudah terjadinya suatu asimilasi adalah toleransi, 

kesempatan-kesempatan yang seimbang dibidang ekonomi, sikap 

menghargai orang asing dan kebudayaannya, sikap terbuka dari 

golongan yang berkuasa dalam masyarakat, persamaan dalam unsur 

 
15Soerjono Soekanto. Sosiologi Suatu Pengantar (Jakarta: CV. Rajawali, 1990), h. 81-

81. 



 

 

kebudayaan, perkawinan campuran, dan adanya musuh bersama dari 

luar. 

b. Proses disosiatif (oppositional process) yang merupakan oposisi. Proses 

disosiatif dibedakan dalam tiga bentuk, yaitu: 

1) Persaingan, yaitu suatu proses sosial dimana individu atau kelompok 

manusia bersaing mencari keuntungan melalui bidang kehidupan yang 

menjadi perhatian umum. 

2) Kontravensi merupakan suatu bentuk proses sosial yang berada antara 

persaingan dan pertentangan atau pertikaian. 

3) Pertentangan (pertikaian atau konflik). Pada umumnya penyebabnya 

adalah perbedaan antar individu, perbedaan kebudayaan, perbedaan 

kepentingan, dan perubahan sosial yang melahirkan perbedaan sikap 

terhadap nilai-nilai yang ada. 

3. Faktor-faktor interaksi sosial 

Beberapa faktor interaksi sosial adalah sebagai berikut:16 

a. Imitasi 

Imitasi adalah praktek meniru tindakan atau perilaku orang lain 

yang dapat bermanifestasi dalam berbagai bentuk, seperti gaya berbicara 

atau tindakan. Meskipun sederhana, imitasi memiliki dampak yang 

cukup signifikan dalam kehidupan sehari-hari. Dalam beberapa kasus, 

tindakan meniru ini dapat menjadi motor penggerak yang kuat untuk 

mendorong seseorang untuk mematuhi aturan dan nilai-nilai yang diakui 

oleh masyarakat. Ini karena dengan meniru orang lain seseorang bisa 

merasa lebih terhubung dengan norma-norma sosial yang ada dan merasa 

termotivasi untuk beradaptasi dengan lingkungan sekitarnya. Melalui 

imitasi individu juga dapat belajar dan menginternalisasi berbagai norma 

dan nilai yang penting untuk kesuksesan dan interaksi sosial yang 

harmonis. Namun, imitasi juga memiliki sisi lain yang perlu 

diperhatikan, seperti kemungkinan mengurangi kreativitas atau 

 
16Janu Mardiyanto, Sosiologi: Memahami dan Mengaji Masyarakat (Bandung: 

Grafindo Media Pratama, 2007), h. 70-72. 



 

 

memunculkan perilaku yang tidak autentik. Oleh karena itu, penting 

untuk memahami peran dan implikasi dari praktek imitasi dalam 

dinamika sosial yang lebih luas. 

b. Sugesti 

Sugesti terjadi saat individu menyampaikan pandangan atau sikap 

yang mereka pegang dan kemudian diterima oleh individu lain. Sebagai 

contoh, hal ini sering terlihat dalam nasehat yang diberikan oleh orang  

tua kepada anak-anak mereka. Fenomena ini mencerminkan dinamika 

sosial dimana pengaruh dan ajaran dari satu individu dapat 

mempengaruhi pandangan atau perilaku individu lainnya. Lebih jauh 

lagi, sugesti bisa menjadi instrumen penting dalam pembentukan nilai-

nilai dan norma-norma dalam masyarakat karena melalui proses ini ide 

dan keyakinan yang disampaikan oleh individu dapat diserap dan 

diterima oleh masyarakat lebih luas. Dengan demikian, sugesti memiliki 

peran penting dalam membentuk identitas sosial dan budaya suatu 

kelompok. 

c. Identifikasi 

Identifikasi adalah dorongan atau keinginan seseorang untuk 

menyamakan diri dengan individu atau kelompok lain. Proses ini sering 

terjadi tanpa disadari dan memiliki dampak yang lebih mendalam 

daripada imitasi karena dapat membentuk kepribadian seseorang. 

Identifikasi dapat melibatkan penyerapan nilai-nilai, perilaku, atau 

karakteristik tertentu dari orang lain yang dianggap dihormati atau 

diidolakan. Ini berarti bahwa proses identifikasi dapat menjadi kunci 

dalam pembentukan identitas dan pengembangan diri seseorang karena 

seseorang mungkin menyesuaikan diri atau mengadopsi aspek-aspek 

tertentu dari orang lain untuk mencapai kesesuaian atau persetujuan 

sosial. Dalam konteks ini, identifikasi bukan sekadar meniru tetapi lebih 

merupakan pencarian makna dan pengaruh yang lebih dalam dari 

individu atau kelompok yang dianggap relevan atau penting bagi 

individu tersebut. 



 

 

d. Simpati 

Simpati adalah fenomena di mana seseorang merasa tertarik atau 

tergerak oleh keadaan orang lain. Sebagai contoh, ketika kita melihat 

tetangga mengalami musibah atau kesulitan. Fenomena ini 

mencerminkan aspek kemanusiaan yang mendalam dimana kita merasa 

empati dan ingin memberikan dukungan atau bantuan kepada mereka 

yang membutuhkan. Simpati bukan hanya tentang merasa kasihan, tetapi 

juga tentang menunjukkan perhatian, solidaritas, dan kepedulian 

terhadap kesejahteraan orang lain. Melalui simpati kita bisa saling 

membantu dan membangun hubungan yang lebih kuat dan harmonis 

dalam masyarakat. 

e. Empati 

Empati adalah bentuk simpati yang lebih mendalam yang mampu 

memengaruhi secara emosional dan fisik seseorang. Ini mencerminkan 

kemampuan untuk merasakan dan memahami perasaan, pikiran, dan 

pengalaman orang lain dengan cara yang sangat mendalam. Kemampuan 

untuk berempati memungkinkan kita untuk menempatkan diri kita dalam 

posisi orang lain dan melihat dunia dari sudut pandang mereka. Ini bisa 

membawa dampak yang kuat baik secara psikologis maupun fisik karena 

mampu menghasilkan perasaan solidaritas, pemahaman yang lebih baik, 

dan tindakan yang lebih peduli terhadap orang lain. Melalui empati kita 

dapat memperkuat hubungan sosial, mengurangi konflik, dan 

membangun kesadaran yang lebih besar tentang kebutuhan dan 

penderitaan orang lain. 

4. Syarat terjadinya interaksi sosial 

Terjadinya interaksi sosial karena adanya proses timbal balik yang 

mempengaruhi tingkah laku seseorang dan saling mengerti tentang maksud 

serta tujuan masing-masing pihak. Menurut Roucek dan Warren interaksi 

adalah salah satu masalah pokok yang merupakan dasar segala proses sosial. 

 

 



 

 

Syarat terjadinya interaksi sosial adalah sebagai berikut: 

a. Kontak sosial (social contact) 

Kata kontak dalam bahasa Inggris contact, dari Bahasa lain con 

atau cum yang artinya bersama-sama dan tangere yang artinya 

menyentuh. Jadi, kontak berarti sama-sama menyentuh. Kontak sosial 

tidak selalu melalui interaksi atau hubungan fisik karena orang dapat 

melakukan kontak sosial tidak hanya dengan menyentuh, misalnya 

dengan menggunakan hp, telepon, dan sebagainya. Kontak sosial 

mememiliki dua sifat, yaitu bersifat positif dan bisa megatif serta 

bersifat primer dan sekunder. 

b. Komunikasi (communication) 

Komunikasi adalah suatu proses penyampaian informasi dari 

satu pihak kepihak yang lain dalam rangka mencapai tujuan bersama. 

Beberapa unsur pokok dalam komunikasi, yaitu komunikator, 

komunikan, pesan, media, dan efek atau feedback. Adapun beberapa 

tahapan dalam komunikasi, yaitu encoding, penyampaian, dan 

decoding. Jadi, pada umumnya komunikasi dilakukan secara lisan atau 

vebal yang dapat dimengerti oleh kedua belah pihak. Apabila tidak ada 

Bahasa verbal yang dapat dimengerti oleh kedua pihak, komunikasi 

masih dapat dilakukan dengan nonverbal yaitu menggunakan gerak-

gerik badan, menunjukkan sikap tertentu, misalnya tersenyum, 

menggelengkan kepala, dan lain-lain. 

 

B. Kader Organisasi Ekstra 

1. Pengertian kader 

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kader adalah orang yang 

diharapkan akan memegang peran yang penting dalam pemerintahan, partai, 

dan sebagainya.17 Kader atau politisi adalah orang atau kumpulan orang 

yang dibina oleh suatu lembaga kepengurusan dalam sebuah organisasi, 

 
17Pengertian Kader, kbbi online. https://kbbi.web.id/kader.html (16 Oktober 2023) 
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baik sipil maupun militer, yang berfungsi sebagai pemihak dan atau 

membantu tugas dan fungsi pokok organisasi tersebut.18 Dalam struktur 

organisasi kader dianggap sebagai modal manusia yang menjadi bakal 

anggota yang dipersiapkan melalui proses seleksi yang cermat dan dilatih 

untuk mengembangkan keterampilan serta pengetahuan yang diperlukan. 

Mereka merupakan aset yang penting dipersiapkan dengan baik untuk 

memiliki kedisiplinan serta keahlian yang sesuai dengan kebutuhan 

organisasi. 

2. Pengertian organisasi 

Organisasi berasal dari bahasa Yunani “organom” yang berarti alat 

atau instrument. Karena memang sebenarnya organisasi digunakan oleh 

manusia untuk mencapai tujuan.19 Organisasi adalah entitas sosial (tidak 

harus komersial) yang menyatukan beberapa orang kedalam suatu 

kelompok terstruktur yang mengelola sarana bersama untuk memenuhi 

beberapa kebutuhan atau untuk mengejar tujuan kolektif.20 Organisasi atau 

pertubuhan dalam bahasa Belanda organisatie merupakan sekumpulan dua 

orang atau lebih yang berkumpul dalam wadah yang sama dan memiliki satu 

tujuan. Sumber daya baik dengan metode, material, lingkungan, uang, 

sarana dan prasarana, dan lain sebagainya dengan efisien dan efektif untuk 

bisa mencapai tujuan organisasi.21 

 

 

 

 

 
18Pengertian Kader, Wikipedia. https://id.m.wikipedia.org/wiki/kader (16 Oktober 

2023) 
19Luthfian Taqwa Ginanjar, “Interaksi Sosial Antara Anggota Organisasi Ekstra 

Kampus di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta (Studi kasus di HMI dan PMII Cabang Ciputat)”, 

Skripsi (Jakarta: Fak. Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2011), h. 

32. 
20Pengertian Organisasi, Wikipedia. https://id.m.wikipedia.org/wiki/organisasi (15 

Oktober 2023). 
21Ambarwati dan Arie, Perilaku dan Teori Organisasi (Malang: Media Nusa Creative, 

2018), h. 3. 
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Pengertian organisasi menurut beberapa ahli sebagai berikut: 

a. Menurut Stoner yang menyatakan bahwa organisasi adalah suatu pola 

hubungan-hubungan yang melalui mana orang-orang dibawah 

pengarahan atasan mengejar tujuan bersama.22 

b. Menurut James D. Mooney yang mengemukakan bahwa organisasi 

adalah bentuk sebuah perserikatan manusia untuk mencapai tujuan 

bersama.23 

c. Menurut Stephe P. Robbins yang menyatakan bahwa organisasi adalah 

kesatuan (entity) sosial yang dikoordinasikan secara sadar dengan sebuah 

batasan yang relatif dapat diidentifikasi yang bekerja atas dasar yang 

relative terus menerus untuk mencapai suatu tujuan bersama atau 

sekelompok tujuan.24 

Organisasi merupakan sistem yang sinergis atau integral yang 

didalamnya terdapat subsistem dan komponen-komponen yang saling 

berhubungan erat. Setiap hubungan yang terjadi dalam suatu organisasi 

merupakan sistem kerja sama, sehingga tercipta hubungan yang kuat baik 

secara internal maupun secara eksternal. Hubungan esternal sebagai bagian 

dari kenyataan organisasi yang berkaitan dengan lingkungan masyarakat 

dan elemen lainnya yang mendukung tercapainya tujuan organisasi.25 

Organisasi sebagai tempat aktualisasi memiliki arti penting dalam 

pengembangan diri para anggotanya. Kebutuhan untuk berinteraksi sosial 

menjadi alasan mengapa diperlukan berdirinya suatu organisasi. Dalam 

konteks pendidikan, organisasi menyumbang banyak hal dalam rangka turut 

serta mewujudkan tujuan pendidikan tertentu. Perguruan Tinggi sebagai 

pencetak kaum intelektual memiliki banyak wadah dalam proses mengasuh 

 
22Singarimbun, dkk., Understanding Practice and Analysis (New York: Random 

House, 1976), h. 132. 
23D dan Ratna Wilis, Teori-Teori Belajar (Jakarta: Penerbit Erlangga, 1996), h. 56. 
24Stephen P. Robbins, Teori Organisasi Struktur, Desain, dan Aplikasi (Jakarta: Arcan, 

1994), h. 4. 
25H. M. Daryanto, Administrasi dan Manajemen Sekolah (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 

2013), h. 118. 



 

 

keterampilan berinteraksi sosial dan kepemimpinan para mahasiswanya. 

Wadah tersebut adalah organisasi-organisasi baik pada level intra maupun 

ekstra kampus. Kedua jenis organisasi kampus tersebut sama-sama memberi 

ruang kepada mahasiswa untuk berproses mengasuh jiwa kepemimpinannya 

sekaligus canggih dalam berinteraksi sosial. 

3. Aspek-aspek organisasi 

Organisasi dapat dilihat dari dua aspek, yaitu: 

a. Aspek struktur organisasi. Aspek ini membahas pengaturan formal 

individu-individu dan struktur hierarki dalam bentuk bagan organisasi. 

Hal ini mencakup pembagian tugas, tanggung jawab, dan hubungan 

antara anggota organisasi secara resmi. Struktur organisasi menentukan 

kerangka kerja dan alur komunikasi yang mempengaruhi dinamika 

internal organisasi. 

b. Aspek proses perilaku, dalam konteks organisasi merujuk pada interaksi 

dan aktivitas yang terjadi di dalam struktur organisasi termasuk 

komunikasi, pengambilan keputusan, motivasi, dan kepemimpinan. 

Komunikasi memfasilitasi pertukaran informasi dan ide antara anggota 

organisasi, sementara pengambilan keputusan mengarah pada proses 

membuat keputusan yang penting bagi jalannya organisasi. Motivasi 

mencakup faktor-faktor yang mendorong individu untuk bertindak, 

sedangkan kepemimpinan mencakup peran para pemimpin dalam 

mengarahkan dan mempengaruhi anggota organisasi untuk mencapai 

tujuan bersama. Dinamika perilaku ini memengaruhi budaya organisasi 

dan kinerja keseluruhan.  

4. Fungsi-fungsi organisasi 

Beberapa fungsi organisasi adalah sebagai berikut: 

a. Memberi arahan dan aturan serta pembagian kerja mengenai apa yang 

harus dan tidak boleh dilakukan oleh para anggota dalam organisasi. 

b. Meningkatkan skill dan kemampuan dari anggota dalam mendapatkan 

sumber daya dan dukungan dari lingkungan. 



 

 

c. Memberikan pengetahuan serta menambah wawasan pada tiap anggota 

organisasi. 

5. Tujuan berorganisasi 

Tujuan seseorang masuk dalam organisasi menurut Wursanto yaitu 

kelompok dapat memberikan perlindungan sehingga seseorang memperoleh 

rasa aman, kelompok dapat membantu seseorang untuk menghadapi 

kesulitan, kelompok dapat memberikan prestige status sosial dan 

pengakuan,kelompok dapat memberikan dorongan dan semangat, serta 

kelompok dapat memberikan bimbingan dan pengarahan dalam rangka 

meningkatkan prestasi seseorang, dan kelompok dapat memberikan 

kepuasan yang bersifat psikologis dan kepuasan sosial.  

Organisasi perlu memiliki visi yang terdefinisi dengan baik untuk 

menciptakan dan mencapai hasil yang lebih baik yang sejalan dengan 

aspirasi bersama. Visi yang jelas memberikan arah dan tujuan yang 

memandu aktivitas organisasi menuju prestasi yang diinginkan. Dengan 

memiliki visi yang kuat organisasi dapat menginspirasi anggotanya untuk 

berkolaborasi secara efektif dan bergerak maju menuju pencapaian tujuan 

bersama yang lebih ambisius dan memuaskan.  

6. Organisasi ekstra kampus 

Organisasi ekstra kampus merupakan organisasi yang berdiri diluar 

birokrasi kampus. Bebebrapa pandangan tentang pengertian tentang 

organisasi kampus adalah sebagai berikut: 

a. Menurut Prakoso menyatakan bahwa organisasi ekstra kampus 

merupakan suatu organisasi kepemudaan yang berlatar belakang 

kemahasiswaa yang berdiriya diluar wewenang kampus, dalam artian 

organisasi yang tidak diakui oleh kampus sebagai organisasi yang 

dibawahi oleh badan kemahasiswaan kampus.26 

b. Menurut Silvia Sukirman yang menyatakan bahwa organisasi ekstra 

kampus adalah organisasi yang berada diluar birokrasi kampus yang 

 
26Saludin Muis, Pemikiran Teori Organisasi dan Manajemen (Yogyakarta: Graha Ilmu, 

2007), h. 3. 



 

 

merupakan salah satu wadah untuk pengembangan kegiatan mahasiswa, 

meliputi pengembangan penalaran keilmuan, minat, bakat dan 

kegemaran mahasiswa itu sendiri. 

c. Menurut Bayu Wijanarko yang menyatakan bahwa organisasi ekstra 

kampus atau eksternal kampus merupakan organisasi yang tidak berada 

dibawah naungan lembaga kampus, melainkan berada diluar kampus. 

Organisasi ini banyak beraktivitas diluar kampus, memiliki jaringan dan 

kepengurusan yang berjenjang atau bertingkat hingga ke pengurus 

nasional.27 

Beberapa pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa organisasi 

ekstra kampus adalah organisasi yang merujuk pada kelompok mahasiswa 

yang beroperasi diluar kerangka administratif kampus tetapi masih berada 

disekitar lingkungan kampus. Meskipun tidak diakui sebagai badan resmi 

didalam kampus organisasi semacam ini memiliki kegiatan yang 

berlangsung di luar wilayah kampus. Contohnya adalah organisasi HMI, 

IMM, PMII, Organda, dan lainnya. Organisasi-organisasi ini sering menjadi 

wadah bagi mahasiswa untuk terlibat dalam aktivitas ekstrakurikuler yang 

mendukung pengembangan pribadi dan sosial mereka. 

C. Organisasi HMI 

Himpunan Mahasiswa Islam atau HMI adalah sebuah organisasi 

kemahasiswaan yang kini tetap eksis dan terus berkembang diberbagai 

universitas di Indonesia. Organisasi HMI dibentuk di Yogyakarta pada tanggal 

14 rabiul awal 1366 H atau 5 februari 1947. HMI muncul dari inisiatif Lafran 

Pane dan 14 mahasiswa Sekolah Tinggi Islam yang saat ini dikenal sebagai 

Universitas Islam Indonesia.28  

Latar belakang pemikiran Lafran Pane untuk mendirikan HMI adalah 

identik dengan latar belakang munculnya pemikiran HMI. Dengan demikian, 

untuk memahami pemikiran Lafran Pane senantiasa terdapat proses komunikasi 

 
27Yusuf Hadijaya, Organisasi Kemahasiswaan dan Kompetensi Manajerial Mahasiswa 

(Medan: Perdana Publishing, 2015), h. 72. 
28Sejarah berdirinya HMI, UICI. https://uici.ac.id/mengenal-sejarah-berdirinya-hmi-

salah-satu-organisasi-tertua-di-indonesia/ (13 Desember 2023). 

https://uici.ac.id/mengenal-sejarah-berdirinya-hmi-salah-satu-organisasi-tertua-di-indonesia/
https://uici.ac.id/mengenal-sejarah-berdirinya-hmi-salah-satu-organisasi-tertua-di-indonesia/


 

 

dan ekspresi dengan lingkungannya, yaitu negara Indonesia yang 

berpendudukan mayoritas beragama Islam dengan segala realitas dan 

totalitasnya. Pemikiran Lafran Pane tidak bisa dipahami tanpa meletakkannya 

dalam suatu proses sejarah atau tradisi panjang yang melingkupinya. 

Jejak perjalanan HMI mencatat sejarah pentingnya dalam dunia 

perguruan tinggi. Sebelum HMI terbentuk telah ada Perserikatan Mahasiswan 

Yogyakarta (PMY) yang didirikan pada tahun 1946. Karena PMY dinilai tidak 

memperhatikan kepentingan mahasiswa yang mengutamakan nilai-nilai agama 

Islam dan tidak menyalurkan aspiras keagamaan, mahasiswa Islam memutuskan 

untuk mendirikan organisasi kemahasiswaan terpisah dari PMY. Hal ini menjadi 

awal terbentuknya HMI yang hadir sebagai wadah bagi para mahasiswa Islam 

untuk lebih mengekspresikan dan memperjuangkan nilai-nilai agama mereka. 

Inisiatif pembentukan HMI datang dari Lafran Pane, mahasiswa 

semester I Sekolah Tinggi Islam pada masa itu. Ia melakukan diskusi dengan 

rekan-rekannya untuk merumusakan ide membentukorganisasi mahasiswa yang 

berlandaskan nilai-nilai Islam. Setelah mendapatkan cukup dukungan pada 

bulan november 1946, Lafran Pane mengundang para mahasiswa untuk rapat. 

Terdapat sekitar 30 orang mahasiswa yang menghadiri rapat tersebut. 

Diantaranya, anggota Perserikatan Mahasiswa Yogyakarta dan Gerakan Pemuda 

Islam Indonesia. Namun, rapat yang digelar pada saat itu tidak menghasilkan 

kesepakatan. 

Lafran Pane mengatasi situasi tersebut dengan mengatur pertemuan yang 

tiba-tiba dengan menggunakan jadwal kuliah Tafsir oleh Husein Yahya sebagai 

kedok. Lafran Pane menjelaskan bahwa rapat tersebut bukan lagi membahas 

kebutuhan atau penolakan akan pembentukan organisasi mahasiswa Islam. 

Setelah diskusi, semua peserta rapat menyatakan setuju. Sehingga, pada hari 

Rabu tanggal 15 Rabiul Awal tahun 1366 H (5 Februari 1947), Himpunan 

Mahasiswa Islam atau HMI didirikan. Tujuan didirikannya HMI adalah: 

1. Mempertahankan Negara Republik Indonesia dan meningkatkan martabat 

Rakyat Indonesia. 

2. Menegakkan serta mengembangkan ajaran agama Islam. 



 

 

Perpecahan internal akibat konflik terjadi setelah Kongres HMI ke-15 di 

Medan pada tahun 1983. Tiga tahun kemudian, pada tahun 1986 dibawah 

tekanan rezim Orde Baru yang mewajibkan prinsip tunggal Pancasila, asas HMI 

tidak lagi didasarkan pada Islam tetapi pada Pancasila. Keputusan untuk 

mengubah asas ini diyakini lebih dipengaruhi oleh pertimbangan politis dan 

penawaran-penawaran yang menarik. Akibatnya, sebagian anggota HMI tidak 

menerima keputusan tersebut dan memilih untuk mempertahankan basis Islam 

dalam HMI. Perpecahan ini menyebabkan HMI terbagi menjadi dua aliran, yaitu 

HMI Dipo dan HMI MPO. 

Posisi HMI pada saat itu dilematis , jika tidak mengganti asasnya maka 

terancam dibubarkan oleh rezim Orde Baru. Lalu dalam Kongres HMI di Padang 

diputuskan menerima asas tunggal Pancasila. Pemerintah saat itu hanya 

mengakui HMI Dipo sebagai organisasi yang resmi. 

Tumbangnya rezim Orde Baru pada tahun 1998 membawa angin segar 

ditubuh HMI. Pada Kongres HMI di Jambi pada tahun 1999 HMI Dipo 

memutuskan mengembalikan asas Islam ditubuh organisasi. Namun, antara HMI 

Dipo dan HMI MPO tidak otomatis menyatu kembali seperti sedia kala meski 

keduanya berasas Islam. Alasannya, antara HMI Dipo dan HMI MPO memiliki 

perbedaan karakter dan tradisi keorganisasian. HMI Dipo dinilai lebih dekat 

dengan kekuasaan dan cenderung pragmatis. Sebaliknya, HMI MPO masih 

mempertahankan sikap kritis pada penguasa.  

D. Organisasi PMII 

Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) merupakan organisasi 

kemahasiswaanyabf berdiri pada tanggal 17 april 1960 di Surabaya. Pendirian 

PMII dimotori oleh kalangan muda Nahdatul Ulama dan ketua umum 

pertamanya adalah Mahbub Djunaidi. 

Ide dasar berdirinya Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia atau PMII 

bermula dari adanya hasrat kuat dari mahasiswa Nahdliyin untuk membentuk 

suatu wadah (organisasi) mahasiswa yang berideologi Ahlussunnah Wal 



 

 

Jama’ah (Aswaja). Sebelum berdirinya PMII sudah ada organisasi mahasiswa 

Nahdliyin, namun masih bersifat lokal. Adanya berbagai macam organisasi 

kemahasiswaan yang berafiliasi kepada Nahdatul Ulama ternyata tidak mampu 

membendung hasrat untuk berdirinya organisasi mahasiswa Nahdliyin secara 

nasional.29 

Terbukti pada Konferensi Besar IPNU pada tanggal 14-17 Maret 1960 di 

Kaliurang Yogyakarta disepakati untuk berdirinya organisasi kemahasiswaan 

Nahdliyin. Kemudian dibentuklah panitia sponsor berdirinya organisasi 

mahasiswa Nahdliyin yang berjumlah 13 orang mahasiswa NU dari berbagai 

daerah. Ketiga belas panitia tersebut kemudian mengadakan pertemuan yang 

disebut dengan Musyawarah Mahasiswa NU. 

Pertemuan diadakan pada tanggal 14-16 April 1960 di Gedung Madrasah 

Muallimin Nahdatul Ulama (Gedung Yayasan Khadijah) di Wonokromo, 

Surabaya. Hasil musyawarah tersebut kemudian diumumkan di Balai Pemuda 

pada tanggal 21 Syawal 1379 Hijriyah yang bertepatan dengan tanggal 17 April 

1960. Sejak saat itu, PMII resmi berdiri dan tanggal 17 April 1960 ditetapkan 

sebagai hari lahir PMII yang diperingati sebagai Hari Lahir (Harlah). 

PMII pada saat berdiri pada tahun 1960 sudah merupakan sebuah Badan 

Otonom (Banom) yang berasal dari NU sebagai organisasi induknya. Status 

PMII sebagai bagian dari NU berlangsung hingga tahun 1972. Pada tahun 

tersebut, PMII mengumumkan dirinya sebagai organisasi yang mandiri, tidak 

terafiliasi dengan organisasi lain. Proklamasi kemerdekaan PMII diinisiasi pada 

tanggal 14 Juli 1972 di Murnajati Lawang Malang, Jawa Timur, yang kemudian 

dikenal sebagai “Deklarasi Murnajati”. 

Kongres X yang diselenggarakan pada tanggal 27 Oktober 1991 di 

Asrama Haji Pondok Gede Jakarta, diumumkan deklarasi tentang posisi 

“Interdependensi PMII-NU”. Kesadaran akan keterkaitan budaya dan sejarah 

antara PMII dan NU diakui tidak dapat dipisahkan. Selanjutnya untuk 

memperkuat hubungan interdependensi tersebut, pada Musyawarah Kerja 

 
29Sejarah PMII, PMII Komfast. https://pmiikomfast.or.id (13 desember 2023). 
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Nasional (Mukernas) PB PMII tanggal 24 Desember 1991 di Cimacan, Jawa 

Barat, dikeluarkan “Implementasi Interdependensi PMII-NU” dengan prinsip-

prinsip sebagai berikut: 

1. Ukhuwah Islamiyah 

2. Amar Ma’ruf Nahi Mungkar 

3. Mabadi Khairu Ummah 

4. Al-Musawah 

5. Hidup berdampingan dan berdaulat secara penuh 

PMII meskipun memiliki kemandirian tetapi tetap terkait dengan prinsip 

Ahlussunnah waljama'ah yang merupakan identitas khas NU. Secara kultural 

dan ideologis PMII tidak dapat dipisahkan dari NU. Prinsip Ahlussunnah 

waljama'ah menjadi inti yang menghubungkan PMII dengan NU. Dengan 

memegang teguh prinsip Aswaja, PMII membedakan dirinya dari organisasi 

lain. 

E. Organisasi IMM 

Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah atau IMM adalah sebuah gerakan 

mahasiswa Islam dan merupakan salah satu organisasi otonom dari 

Muhammadiyah yang didirikan di Yogyakarta pada tanggal 14 Maret 1964 atau 

29 Syawal 1384 H. IMM memiliki tujuan untuk memperjuangkan terbentuknya 

intelektual Islam yang berakhlak mulia, sebagai bagian dari pencapaian tujuan 

Muhammadiyah yaitu untuk memelihara dan mengangkat martabat Agama 

Islam sehingga masyarakat Muslim dapat hidup sesuai dengan nilai-nilai Islam 

yang sejati.  

Kelahiran IMM pada tahun 1994 didasari oleh dua faktor, yaitu faktor 

internal dan faktor eksternal.  

1. Faktor internalnya yaitu sesuai dengan tujuan muhammadiyah yang mulai 

dari masyarakat bawah (jelata), masyarakat padat karya, masyarakat 

administratif, dan lain sebagainya termasuk masyarakat kampus yaitu 

mahasiswa. Muhammadiyah bermaksud untuk menghimpun dan membina 

kader dikalangan mahasiswa dengan cara mendirikan perguruan tinggi 



 

 

Muhammadiyah. Gagasan ini pertama kali disampaikan pada saat Muktamar 

Muhammadiyah ke-25 pada tahun 1936 yang pada saat itu pimpinan pusat 

Muhammadiyah diketuai oleh KH. Hisyam (periode 1934-1937). Pada 

tanggal 14 maret 1964  bertepatan dengan 29 syawal 1384 H didirikanlah 

IMM yang diresmikan oleh Ketua PP Muhammadiyah H. A. Badawi di 

Yogyakarta.  

2. Faktor eksternal menyangkut keadaan umat Islam dan pilitik di Indonesia 

pada tahun 60-an. Saat itu kondisi umat islam yang masih mengikuti ajaran 

nenek moyang yang tidak sesuai dengan perkembangan zaman. Hal ini akan 

berdampak pada mahasiswa yang harusnya berfikir kritis dan jauh kedepan, 

bukan menjadi jumud dan mengalami kemunduran. Disamping itu keadaan 

politik atau pemerintahan Indonesia yang tidak stabil, pemerintahan otoriter 

dan adanya ancaman komunisme di Indonesia. Pergolakan organisasi 

mahasiswa periode 50 sampai 60-an mengalami kesulitan dalam 

mempertahankan independensinyadan organisasi mahasiswa Indonesia 

terancam dibubarkan oleh Partai Komunis Indonesia (PKI) yang saat itu  

mempunyai banyak pendukung dan sangat dekat dengan pemerintahan. HMI 

menjadi salah satu sasaran dari organisasi PKI untuk dibubarkan disaat 

terdekatnya HMI menjadi salah satu sasaran dari organisasi PKI untuk 

dibubarkan. Disaat terdesaknya HMI untuk dibubarkan disitulah IMM hadir. 

Berdirinya IMM tidak dapat terlepas dari Peristiwa Muktamar 

Muhammadiyah ke-25 (Congres Moehammadijah Seperempat Abad) pada 

tahun 1936 di Batavia (Jakarta) yang mewacanakan untuk menghimpun 

mahasiswa dan mendirikan perguruan tinggi Muhammadiyah.30 

F. Teori Interaksi Simbolik 

Interaksi simbolik adalah bentuk hubungan alami antara individu dalam 

masyarakat serta antara masyarakat dengan individu. Dalam interaksi ini, 

individu berinteraksi melalui simbol-simbol yang mereka buat dan maknai. 

 
30SejarahIMM,Wikipedia,https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&opi=

89978449&url=https://immfisipol.umy.ac.id/sejarahimm/&ved=2ahUKEwitv5r7q4GFAxVFV

mwGHd7bA9UQFnoECCQQAQ&usg=AOvVaw1r1Wmkn4SgITmz15iU8wHZ (13 desembar 

2023). 

https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&opi=89978449&url=https://immfisipol.umy.ac.id/sejarahimm/&ved=2ahUKEwitv5r7q4GFAxVFVmwGHd7bA9UQFnoECCQQAQ&usg=AOvVaw1r1Wmkn4SgITmz15iU8wHZ
https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&opi=89978449&url=https://immfisipol.umy.ac.id/sejarahimm/&ved=2ahUKEwitv5r7q4GFAxVFVmwGHd7bA9UQFnoECCQQAQ&usg=AOvVaw1r1Wmkn4SgITmz15iU8wHZ
https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&opi=89978449&url=https://immfisipol.umy.ac.id/sejarahimm/&ved=2ahUKEwitv5r7q4GFAxVFVmwGHd7bA9UQFnoECCQQAQ&usg=AOvVaw1r1Wmkn4SgITmz15iU8wHZ


 

 

Teori interaksi simbolik menekankan dua konsep utama: pertama, manusia 

selalu terlibat dalam interaksi sosial dalam konteks masyarakat; kedua, interaksi 

ini termanifestasi melalui penggunaan simbol-simbol tertentu yang cenderung 

berubah seiring waktu. Interaksi simbolik menggarisbawahi pentingnya simbol 

dalam memahami dinamika hubungan sosial dan konstruksi makna dalam 

masyarakat. Perkembangan interaksi simbolik melibatkan proses yang terus 

menerus dimana individu dan masyarakat saling memengaruhi dan membentuk 

konsep sosial dan identitas. 

Tokoh teori interaksi simbolik George Herbert Mead merupakan sosok 

yang sentral dalam pengembangan konsep ini. Teori dasarnya menekankan 

hakikat manusia sebagai makhluk yang sangat terikat pada hubungan 

interpersonal. Perspektif interaksi simbolik berupaya memahami perilaku 

manusia dari sudut pandang subjek, menekankan bahwa perilaku manusia 

merupakan hasil dari proses interaksi yang memungkinkan individu membentuk 

dan mengatur perilaku mereka berdasarkan ekspektasi orang lain yang menjadi 

mitra interaksinya. Dalam konteks ini, individu tidak hanya bertindak sesuai 

dengan aturan atau norma yang ada, tetapi juga memperhatikan bagaimana 

persepsi dan reaksi orang lain terhadap tindakan mereka. Ini menggambarkan 

kompleksitas hubungan antarindividu dan pentingnya simbol dalam proses ini 

yang memungkinkan manusia untuk berkomunikasi, berinteraksi, dan 

membentuk identitas mereka dalam masyarakat. 

Teori interaksi simbolik mengacu pada bentuk interaksi sosial yang 

terjadi melalui penggunaan simbol-simbol yang memiliki makna. Simbol-

simbol ini tidak hanya sebagai representasi tetapi juga memiliki kekuatan untuk 

menciptakan makna yang memicu terjadinya interaksi sosial antara individu. 

Dalam konteks ini, simbol-simbol tersebut menjadi sarana komunikasi yang 

memungkinkan individu untuk berinteraksi, berbagi pemahaman, dan 

membentuk relasi sosial yang kompleks dalam masyarakat. Perkembangan teori 

ini menyoroti pentingnya simbol dalam membentuk realitas sosial dimana 

simbol-simbol tersebut tidak hanya diterima secara pasif tetapi juga 



 

 

dipertukarkan, dimaknai, dan direkonstruksi oleh individu dalam proses 

interaksi sosial.  

Teori interaksi simbolik terdiri dari tiga konsep penting yaitu: 

1. Pikiran (mind) 

Pikiran adalah kapasitas manusia untuk menggunakan simbol-simbol 

yang memiliki makna sosial yang sama. Dalam konteks ini, setiap individu 

perlu mengembangkan pikiran mereka melalui interaksi dengan orang lain. 

Dalam proses ini, individu tidak hanya belajar bagaimana menggunakan 

simbol-simbol dalam komunikasi dan interaksi sosial tetapi juga memahami 

dan memperluas makna-makna sosial yang terkait dengan simbol-simbol 

tersebut. Dengan berinteraksi dengan orang lain individu dapat mengasah 

kemampuan mereka dalam memahami dan mengartikan dunia sosial 

disekitar mereka serta memperkaya pemahaman mereka tentang berbagai 

konsep dan nilai yang diterima secara sosial. Oleh karena itu, interaksi 

dengan individu lain dianggap penting dalam proses pengembangan pikiran 

seseorang. 

2. Diri (self) 

Diri adalah kemampuan yang dimiliki setiap individu untuk 

memantau atau mengevaluasi dirinya sendiri dari perspektif atau pendapat 

orang lain. Proses ini melibatkan refleksi diri terhadap pandangan, nilai, atau 

opini yang dimiliki oleh orang lain terhadap individu tersebut. Selama proses 

ini, individu mempertimbangkan bagaimana orang lain melihatnya, 

mengevaluasi tindakan dan perilakunya, serta merenungkan dampak dari 

interaksi dan hubungan sosialnya dengan orang lain. Selain itu, 

pengembangan pemahaman diri juga melibatkan refleksi atas perasaan, 

pikiran, dan motivasi pribadi. Dengan demikian, pemantauan diri terhadap 

sudut pandang orang lain merupakan salah satu aspek penting dalam proses 

pengembangan dan pemahaman diri seseorang.  

3. Masyarakat (society) 

Masyarakat adalah rangkaian interaksi sosial yang terbentuk, 

dikembangkan, dan diintegrasikan oleh individu di dalamnya. Setiap 



 

 

individu secara aktif terlibat dalam perilaku yang mereka pilih dan dilakukan 

secara sukarela. Proses ini pada akhirnya membawa individu kedalam tahap 

pengambilan peran yang aktif di tengah-tengah masyarakat. Pengembangan 

masyarakat melibatkan partisipasi dan kontribusi dari setiap individu di 

dalamnya. Melalui pilihan perilaku mereka, individu secara bersama-sama 

membentuk jaringan hubungan dan struktur sosial yang memengaruhi 

dinamika dan perkembangan masyarakat secara keseluruhan. Di sini, peran 

aktif individu dalam interaksi sosial menjadi kunci untuk memahami 

bagaimana masyarakat berkembang dan berfungsi. 

Beberapa asumsi penting interaksi simbolik adalah: 

1. Manusia bertindak atau memperlakukan orang lain berdasarkan makna yang 

diberikan orang lain pada dirinya. 

2. Makna diciptakan dalam interaksi antarmanusia. 

3. Makna dimodifikasi melalui proses interpretative. 

4. Individu-individu mengembangkan konsep diri melalui interaksi dengan 

orang lain. 

5. Konsep diri memberikan sebuah motif penting untuk berperilaku. 

6. Orang serta kelompok-kelompok dipengaruhi oleh budaya dan sosial. 

7. Struktur sosial diciptakan melalui interaksi sosial. 

Simbol-simbol yang timbul dalam interaksi diberi makna oleh individu 

yang menggunakannya. Dalam konteks ini, interaksi sosial dapat dianggap 

sebagai proses dinamis dari hubungan saling mempengaruhi yang terjadi antara 

individu dengan individu, individu dengan kelompok, kelompok dengan 

individu, dan kelompok dalam masyarakat secara keseluruhan. Simbol-simbol 

ini bisa berupa gestur, kata-kata, atau tindakan yang mengandung nilai atau 

makna tertentu dan seringkali memainkan peran penting dalam menyampaikan 

pesan atau memperkuat ikatan sosial antarindividu atau kelompok. Dengan 

demikian, interaksi sosial tidak hanya merupakan proses komunikasi tetapi juga 

merupakan pondasi dari struktur sosial yang ada dalam masyarakat. 



 

 

Teori interaksi simbolik menekankan pentingnya makna dan simbol 

dalam membentuk tindakan dan interaksi individu. Simbol dan makna 

memberikan karakteristik khusus pada perilaku dan interaksi sosial manusia. 

Tindakan sosial dimana individu berinteraksi dengan orang lain dilakukan 

dengan mempertimbangkan persepsi orang lain yang terlibat. Meskipun sering 

kali tindakan dilakukan tanpa pemikiran yang mendalam berdasarkan kebiasaan, 

individu memiliki kemampuan untuk mempertimbangkan dampaknya terhadap 

orang lain. Dalam interaksi sosial, anggota organisasi secara simbolis 

menyampaikan makna kepada orang lain yang terlibat. Orang tersebut kemudian 

menafsirkan simbol-simbol tersebut dan bertindak berdasarkan pemahaman 

mereka. Dengan demikian, dalam interaksi sosial individu saling mempengaruhi 

satu sama lain melalui proses interpretasi dan respons terhadap simbol-simbol 

yang dikomunikasikan. 

Teori interaksi simbolik dalam penelitian ini untuk memahami 

bagaimana komunikasi, interaksi, dan hubungan terjalin diantara berbagai 

organisasi. Dengan memahami cara simbol-simbol digunakan dan 

diinterpretasikan antar organisasi dalam suatu lingkungan, kita dapat 

menciptakan harmoni diantara organisasi-organisasi tersebut. Dalam konteks 

ini, teori interaksi simbolik membantu dalam mengeksplorasi bagaimana 

organisasi-organisasi tersebut saling memahami dan merespons tanda-tanda, 

pesan, dan simbol-simbol yang digunakan dalam komunikasi mereka. Dengan 

pemahaman ini, kita dapat mengidentifikasi area-area dimana kesalahpahaman 

atau ketegangan mungkin muncul serta mengembangkan strategi untuk 

memperkuat kerjasama dan hubungan yang harmonis di antara organisasi-

organisasi tersebut. Selain itu, penelitian ini juga dapat menyoroti pentingnya 

kesadaran terhadap peran simbolik dalam menciptakan identitas organisasi dan 

memperkuat ikatan antar anggota organisasi. Pemahaman tentang interaksi 

simbolik dapat memperkuat keharmonisan dan kerjasama diantara organisasi-

organisasi yang berbeda dalam suatu lingkungan. 

 

 



 

 

BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Jenis dan Lokasi Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan peneliti adalah penelitian 

menggunakan metode kualitatif deskriptif. Metode kualitatif adalah 

langkah-langkah penelitian sosial untuk mendapatkan data deskriptif berupa 

kata-kata, gambar, dan bukan angka-angka.31 Penelitian deskriptif 

merupakan penelitian yang berusaha mendeskripsikan sesuatu, peristiwa, 

dan kejadian yang terjadi pada saat sekarang. Dengan kata lain, penelitian 

deskriptif mengambil masalah atau memusatkan perhatian kepada masalah-

masalah aktual sebagaimana adanya pada saat penelitian dilaksanakan.32  

Pemilihan penelitian kualitatif dilakukan atas dasar spesifikasi 

subjek penelitian dan untuk mendapatkan informasi yang mendalam dan 

mencakup realitas sosial. Penelitian kualitatif adalah prosedur penelitian  

yang menghasilkan data deskritif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari 

orang-orang dan perilaku yang diamati. Dalam penelitian ini diusahakan 

mengumpulkan data deskriptif sebanyak mungkin yang akan dituangkan 

dalam bentuk laporan dan uraian.33 Jenis penelitian deskriptif yaitu jika 

peneliti ingin mengetahui status sesuatu dan sebagainya, maka 

penelitiannya bersifat deskriptif yaitu menjelaskan peristiwa dan sesuatu.34 

2. Lokasi Penelitian 

Penelitian ini berlokasi di Fakultas Ushuluddin dan Filsafat Kampus 

II UIN Alauddin Makassar, Samata, Kabupaten Gowa. Pemilihan lokasi ini 

didasarkan pada pertimbangan bahwa lokasi tersebut strategis untuk 

 
31Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif (Bandung: PT Remaja 

Rosdakarya, 2007), h. 11. 
32Nana Sudjana dan Ibrahim, Penelitian dan Penilaian Pendidikan (Bandung: Sinar 

Baru Algensindo, 2009), h. 64. 
33Nasution, Metode Penelitian Naturalistik Kualitatif (Bandung: Tarsito, 1996), h. 9. 
34Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik (Jakarta: Bina 

Aksara, 1992), h. 25. 



 

 

mengumpulkan data yang berkaitan dengan fokus penelitian yang akan 

diteliti oleh penulis.  

B. Pendekatan Penelitian 

Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan sosiologi. 

Sosiologi berasal dari bahasa Latin yaitu “socius” yang berarti kawan, teman, 

sedangkan “logos” berarti ilmu pengetahuan. Jadi, ilmu sosiologi merupakan 

ilmu pengetahuan yang berbicara mengenai kawan, teman atau masyarakat 

sekalian.35 Sosiologi adalah ilmu yang membahas tentang berbagai aspek dalam 

masyarakat serta pengaruhnya bagi kehidupan manusia.  

Pendekatan sosiologi adalah pendekatan yang digunakan untuk upaya 

dapat memahami dan memaknai kehidupan masyarakat. Penjelasan tersebut 

dapat disimpulkan bahwa pendekatan sosiologi adalah pendekatan yang 

memahami kehidupan individu atau kelompok.  

Penelitian ini sasarannya adalah pada mahasiswa kader organisasi 

ekstra seperti HMI, PMII, dan IMM. Pendekatan ini dipilih karena penting 

untuk mengamati serta memahami sikap mahasiswa atau anggota organisasi 

tersebut dalam interaksi antar sesama terutama diantara anggota organisasi 

yang berbeda-beda dan memiliki keterkaitan satu sama lain. Dengan 

menggunakan pendekatan ini diharapkan dapat diperoleh pemahaman yang 

lebih mendalam mengenai dinamika interaksi di antara mereka serta faktor-

faktor yang memengaruhi hubungan antar individu atau kelompok dalam 

konteks organisasi. 

C. Sumber Data 

Sumber data adalah  subjek utama dalam proses penelitian masalah 

diatas. Sumber data yang digunakan peneliti pada penelitian ini adalah 

menggunakan teknik wawancara, yaitu peneliti akan mengumpulkan informan 

untuk merespon atau menjawab pertanyaan-pertanyaan peneliti, baik 

 
35Ilmu Sosial, Wikipedia. https://id.wikipedia.org/wiki/Ilmu_sosial (16 Oktober 2023). 

https://id.wikipedia.org/wiki/Ilmu_sosial%20(16


 

 

pertanyaan tertulis maupun lisan.36 Adapun sumber data dalam penelitian ini 

adalah: 

1. Sumber data primer  

Sumber data primer adalah sumber data yang langsung memberikan 

data kepada pengumpul data. Data dikumpulkan sendiri oleh peneliti 

langsung dari sumber pertama atau tempat objek penelitian dilakukan. 

Peneliti menggunakan hasil wawancara yang didapatkan dari informan 

mengenai topik penelitian sebagai data primer. 

2. Sumber data sekunder 

Sumber data sekunder adalah sumber tidak langsung memberikan 

data kepada pengumpul data, seperti orang lain atau dokumen. Data 

sekunder diperoleh melalui studi pustaka untuk mengumpulkan data-data 

yang melalui buku-buku, peraturan-peraturan, serta dokumen yang ada 

relevansinya dengan penelitian. Dari data yang penulis dapatkan ini 

kemudian dikaitkan dengan hasil penelitian yang ada dilapangan. 

D. Metode Pengumpulan Data 

Tujuan penelitian adalah untuk memperoleh data maka metode 

pengumpulan data merupakan langkah yang paling relevan dalam suatu 

penelitian. Adapun metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian 

ini adalah sebagai berikut: 

1. Observasi 

Observasi yaitu perhatian yang terfokus terhadap kejadian, gejala, 

atau sesuatu.37 Observasi merupakan suatu kegiatan yang dilakukan untuk  

mengumpulkan data dengan melakukan penelitian langsung terhadap 

kondisi lingkungan objek penelitian sehingga dapat memperoleh gambaran 

secara jelas tentang objek yang akan diteliti. Observasi dilakukan dalam 

penelitian ini dengan cara berkunjung atau datang langsung kelokasi 

penelitian tempat penulis meneliti. 

 
36Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek (Cet. 5; Jakarta: 

PT Rinea Cipta, 1998), h. 114. 
37Emzir, Metodologi Penelitian Kualitatif Analisis Data (Cet. 2; Jakarta: PT Raja 

Grafindo Persada, 2011), h. 37. 



 

 

2. Wawancara 

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu oleh dua 

pihak, yaitu pewawancara (interview) sebagai pengaju atau pemberi 

pertanyaan dan yang diwawancarai (interviewee) sebagai pemberi jawaban 

dari pertanyaan itu.38 Wawancara dilakuan dengan cara face to face atau 

berhadapan langsung dengan informan yang akan diwawancarai. 

3. Dokumentasi 

Dokumentasi adalah pengumpulan data-data yang diperoleh dari 

dokumen-dokumen dan pustaka sebagai bahan analisis dalam penelitian ini. 

Teknik yang digunakan  untuk mencatat data-data sekunder yang tersedia 

dalam bentuk arsip atau dokumen-dokumen. Teknik ini digunakan untuk 

mengetahui data dokumentasi yang berkaitan dengan hal-hal yang akan 

penulis teliti.39 Dokumentasi berupa data-data tertulis, gambar, maupun 

suara. Dalam penelitian kualitatif, dokumentasi berupa suara atau gambar 

yang akan menjadi keabsahan suatu penelitian. 

E. Teknik Penentuan Informan 

Informan adalah orang yang dapat memberikan informasi tentang 

situasi dan kondisi latar belakang penelitian. Teknik penentuan informan dalam 

penelitian ini adalah menggunakan teknik purposive sampling, yaitu teknik 

pengambilan sample yang didasarkan tujuan tertentu (orang yang dipilih benar-

benar memiliki kriteria sebagai sampel).40 Informan yang dipilih dalam 

penelitian ini adalah informan yang dianggap mampu memberikan informasi 

yang hendak diteliti. Informan dalam penelitian ini berjumlah 12 orang, yakni: 

1. 4 orang kader organisasi HMI Komisariat Ushuluddin dan Filsafat. 

2. 4 orang kader IMM Fakultas Ushuluddin dan Filsafat. 

3. 4 orang kader PMII Rayon Ushuluddin dan Filsafat. 

 

 
38Basrowi dan Suwandi, Memahami Penelitian Kualitatif (Jakarta: Rinerka Cipta, 

2008), h. 127. 
39Burhan Bugin, Metode Penelitian Kualitatif (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 

2006), h. 130. 
40Sugiono, Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif R&D (Bandung: Alfabeta, 

2011), h. 85. 



 

 

F. Instrumen Penelitian 

Instrumen penelitian adalah alat bantu yang dipilih dan digunakan 

dalam penelitian agar menjadi sistematis dan dipermudahkan.41 Instrumen yang 

digunakan peneliti untuk mengumpulkan informasi mengenai hal yang akan 

diteliti adalah handphone sebagai kamera dan perekam, serta pulpen dan buku 

catatan. 

Instrumen yang digunakan peneliti pada penelitian ini adalah 

wawancara (interview) dengan mempersiapkan beberapa pertanyaan untuk 

dijadikan bahan data atau sumber yang relevan dalam penelitian.  

G. Teknik Pengolahan dan Analisis Data 

Pengolahan data adalah bagian yang sangat penting dalam metode 

ilmiah, karena dengan pengolahan data tersebut dapat diberi makna dan arti 

yang berguna sehingga mampu memecahkan masalah dan dapat dianalisis 

untuk menarik kesimpulan dari hasil penelitian. 

Analisis data merupakan proses sistematis pencarian dan pengaturan 

transkripsi wawancara, catatan lapangan, dan materi-materi lain yang telah 

peneliti kumpulkan untuk meningkatkan pemahaman peneliti sendiri mengenai 

materi-materi tersebut dan  untuk memungkinkan peneliti menyajikan apa yang 

sudah  peneliti temukan kepada orang lain.42  

Teknik pengolahan dan analisis data kualitatif yaitu: 

1. Reduksi data  

Reduksi data merujuk pada pemilihan, pemfokusan, 

penyederhanaan, abstraksi, dan pentransformasian “data mentah” yang 

terjadi dalam catatan-catatan lapangan yang tertulis. Reduksi data terjadi 

secara kontinuitas, melalui kehidupan suatu proyek yang diorientasikan 

secara kualitatif. Reduksi data merupakan bagian dari analisis, pilihan-

pilihan peneliti potongan-potongan data untuk diberi kode, untuk ditarik 

keluar, dan rangkuman sejumlah potongan, apa pengembangan ceritanya, 

 
41Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktis (Jakarta: Rineka 

Cipta, 2000), h.  134.   
42Emzir, Metodologi Penelitian Kualitatif Analisis Data. h. 85. 



 

 

semua merupakan pilihan-pilihan analitis. Reduksi data adalah suatu bentuk 

analisis yang mempertajam, memilih, memfokuskan, membuang, dan 

menyusun data dalam suatu cara dimana kesimpulan akhir dapat 

digambarkan dan diverifikasikan. 

2. Penyajian data  

Penyajian data adalah suatu kegiatan ketika sekumpulan informasi 

disusun. Penyajian data merupakan salah satu rangkaian proses analisis data 

yang menghimpun informasi terstruktur sehingga peneliti bisa memberi 

kesimpulan dan mengambil tindakan. Tindakan atau sikap yang dilakukan 

peneliti yakni menghasilkan data dalam bentuk narasi atau grafik. 

3. Penarikan kesimpulan 

Proses terakhir dari analisis data yakni penarikan data verifikasi 

kesimpulan. Dari permulaan pengumpulan data, peneliti kualitatif mulai 

memutuskan “makna” sesuatu dengan mencatat keteraturan, pola-pola, 

penjelasan, konfigurasi yang mungkin, alur kasual, dan proporsi-proporsi. 

Peneliti yang kompeten dapat menangani kesimpulan-kesimpulan ini secara 

jelas, memelihara kejujuran, kecurigaan, dan lainnya.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian 

1. Gambaran Umum Kampus Universitas Islam Negeri Alauddin 

Makassar 

Gambar 1. Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar 

                   

Sumber Data: Wikipedia, Universitas Islam Negeri 

Alauddin Makassar. 

Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar adalah 

Perguruan Tinggi Islam Negeri yang berada di Makassar. Penamaan 

UIN Alauddin diambil dari nama Raja Gowa ke-14, yang pertama kali 

memeluk agama Islam pada hari jum’at, 9 jumadil awal 1015 Hijriah 

atau 22 september 1605 Masehi. Sultan Alauddin yang bernama 

lengkap I Manngaranngi Daeng Manrabia Sultan Alauddin Tumenanga 

ri Gaukanna yang lebih populer disebut dengan nama Sultan Alauddin, 

seorang raja di Kerajaan Gowa yang memerintah pada tahun 1593-

1639.43 

 
43UINAlauddinMakassar,Wikipedia.https://id.m.wikipedia.org/wiki/universitas

_Islam_Negeri_Alauddin _Makassar (04 Maret 2024). 

https://id.m.wikipedia.org/wiki/universitas_Islam_Negeri_Alauddin%20_Makassar%20(04
https://id.m.wikipedia.org/wiki/universitas_Islam_Negeri_Alauddin%20_Makassar%20(04


 

 

UIN Alauddin Makassar atau pada mulanya bernama IAIN 

Alauddin Makassar didirikan pada tahun 1965 yang memiliki motto 

pencerdasan, pencerahan,    dan prestasi.  

Sejarah perkembangan UIN Alauddin Makassar melalui 

beberapa fase, yaitu: 

a. Pada fase tahun 1962-1965  

UIN Alauddin Makassar atau pada mulanya bernama IAIN 

Alauddin Makassar berstatus Fakultas Cabang dari IAIN Sunan 

Kalijaga Yogyakarta. Desakan rakyat dan pemerintah Daerah 

Sulawesi Selatan serta atas persetujuan Rektor IAIN Sunan Kalijaga 

maka Menteri Agama RI mengeluarkan Keputusan Nomor 75 

tanggal 17 Oktober 1962 tentang penegerian Fakultas Syari’ah UMI 

menjadi Fakultas Syari’ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Cabang 

Makassar 10 Nopember 1962. Kemudian menyusul penegerian 

Fakultas Tarbiyah UMI menjadi Fakultas Tarbiyah IAIN Sunan 

Kalijaga Yogyakarta Cabang Makassar pada tanggal 11 nopember 

1964 dengan Keputusan Menteri Agama Nomor 91 tanggal 7 

nopember 1964. Kemudian menyusul pendirian Fakultas 

Ushuluddin IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Cabang Makassar 

tanggal 28 oktober 1965 dengan Keputusan Menteri Agama Nomor 

77 tanggal 28 oktober 1965. 

b. Pada fase tahun 1965-2005 

Pertimbangan dukungan dan hasrat yang besar dari rakyat 

dan Pemerintah Daerah Sulawesi Selatan terhadap pendidikan dan 

pengajaran agama Islam tingkat Universitas, serta landasan hukum 

Peraturan Presiden Nomor 27 tahun 1963 yang menyatakan bahwa 

sekurang-kurangnya tiga jenis fakultas IAIN dapat digaung menjadi 

satu institut tersendiri sedang tiga fakultas yang dimaksud telah ada 

di Makassar, yakni Fakultas Syariah, Fakultas Tarbiyah, dan 

Fakultas Ushuluddin. Sehingga, mulai pada tanggal 10 nopember 

1965 berstatus mandiri dengan nama Institut Agama Islam Negeri 



 

 

Al-Jami’ah al-Islamiyah al-Hukumiyah di Makassar dengan 

keputusan menteri Agama Nomor 79 tanggal 28 oktober 1965. 

Penamaan IAIN di Makassar dengan Alauddin diambil dari 

nama raja Kerajaan Gowa yang pertama memeluk Islam dan 

memiliki latar belakang sejarah pengembangan Ilam di masa silam, 

disamping mengandung harapan peningkatan kejaan Islam di masa 

mendatang di Sulawesi Selatan pada khususnya dan Indonesia 

bagian Timur pada umumnya. Sultan Alauddin adalah Raja Gowa 

XIV tahun 1593-1639, (kakek/datok) dari Sultan Hasanuddin Raja 

Gowa XVI, dengan nama lengkap I Mangnga’rangi Daeng 

Manrabbia Sultan Alauddin, yang setelah wafatnya digelari juga 

dengan Tumenangnga ri Gaukanna (yang mangkat dalam kebesaran 

kekuasaannya), demikian menurut satu versi, dan menurut versi 

lainnya gelar setelah wafatnya itu adalah Tumenangnga ri Agamana 

(yang wafat dalam agamanya). Gelar Sultan Alauddin diberikan 

Kepada Raja Gowa XIV ini, karena dialah Raja Gowa yang pertama 

kali menerima agama Islam sebagai agama kerajaan. 

Ide pemberian nama Alauddin kepada IAIN yang berpusat di 

Makassar tersebut, mula pertama dicetuskan oleh para pendiri IAIN 

Alauddin, yang juga mantan gubernur Sulawesi selatan, dan Ahmad 

Makkarausu Amansyah Daeng Ilau, ahli sejarah Makassar. 

IAIN (kini UIN) Alauddin yang awalnya hanya memiliki 

tiga Fakultas, berkembang menjadi lima Fakultas ditandai dengan 

berdirinya Fakultas Adab berdasarkan Keputusan Menteri Agama 

RI No. 148 tahun 1967 tanggal 23 November 1967, disusul Fakultas 

Dakwah dengan Keputusan Menteri Agama RI No. 9 tahun 1987 

Fakultas Dakwah dialihkan ke Makassar, kemudian disusul dengan 

pendirian Program Pasca Sarjana (PPs) dengan keputusan Dirjen 

Bin Baga Islam Dep. Agama No. 31/E/1990 tanggal 7 Juni 1990 

berstatus kelas jauh dari PPs IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta yang 



 

 

kemudian dengan Keputusan Menteri Agama RI No. 403 tahun 1993 

PPs IAIN Alauddin Makassar menjadi PPs yang mandiri. 

c. Fase tahun 2005 sampai sekarang 

Merespon tuntutan perkembangan ilmu pengetahuan dan 

perubahan mendasar atas lahirnya Undang-undang Sistem 

pendidikan Nasional No. 2 tahun 1989 dimana jenjang pendidikan 

pada Depertemen Pendidikan Nasional RI dan Departemen Agama 

RI, telah disamakan kedudukannya khususnya jenjang pendidikan 

menengah, seta untuk menampung lulusan jenjang pendidikan 

menengah dibawah naungan Departemen Pendidikan Nasional RI 

dan Departemen Agama RI diperlukan perubahan status 

Kelembagaan dari Institut memjadi Universitas, maka atas prakarsa 

pimpinan IAIN Alauddin periode 2002-2006 dan atas dukungan 

civitas akademika dana senat IAIN Alauddin serta gubernur 

Sulawesi Selatan, maka diusulkanlah konfersi IAIN alauddin 

Makassar menjadi UIN Alauddin Makassar kepada Presiden RI 

melalui Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan Nasional RI. 

Mulai 10 Oktober 2005 status kelembagaan Institut Agama Islam 

Negeri (IAIN) Alauddin Makassar berubah menjadi (UIN) 

Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar berdasarkan perturan 

Presiden (Perpres) Republik Indonesia No. 57 tahun 2005 tanggal 

10 Oktober 2005 yang ditandai dengan peresmian penandatanganan 

prasasti oleh Presiden RI Bapak Dr. H. Susilo Bambang Yodhoyono 

pada tanggal 4 Desember 2005 di makassar. 

Perubahan status kelembagaan dari Institut ke universitas Uin 

Alauddin Makassar mengalami perkembangan dari lima buah Fakultas 

menjadi tujuh buah Fakultas dan satu buah Program Pascasarjana (PPs) 

berdasarkan Peraturan Menteri Agama RI Nomor 5 tahun 2006 tanggal 

12 Maret 2006, yaitu: 

a. Fakultas Syariah dan Hukum  

b. Fakultas Tarbiyah dan Keguruan 



 

 

c. Fakultas Ushuluddin dan Filsafat 

d. Fakultas Adab dan Humaniorah  

e. Fakultas Dakwah dan Komunikasi  

f. Fakultas Sains dan Teknologi 

g. Fakultas Kedokteran dan Ilmu kesehatan 

h. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam  

i. Program pascasarjana (PPs) 

Berikut ini visi, misi dan tujuan dari Universitas Islam Negeri 

Alauddin Makassar adalah: 

a. Visi 

Pusat Pencerahan dan Tranformasi Iptek berbasis 

Perdaban Islam   

b. Misi 

1) Menciptakan atmosfir akademik yang representatif bagi 

peningkatan mutu Perguruan Tinggi dan kualitas kehidupan 

bermasyarakat. 

2) Menyelenggarakan kegiatan pendidikan, penelitian, dan 

pengabdian kepada masyarakat yang merefleksikan 

kemampuan integrasi antara nilai ajaran Islam dengan ilmu 

penegtahuan, teknologi dan seni (iptek). 

3) Mewujudkan Universitas yang mandiri, berkarakter, bertata 

kelola baik, dan berbudaya saing menuju Universitas dengan 

mengembangkan nilai spiritual dan tradisi keilmuan. 

c. Tujuan  

1) Menghasilkan produk intelektual yang bermanfaat dan 

terbangunya potensi insan yang kuat dengan pertimbangan 

kearifan lokal. 



 

 

2) Terwujudnya kampus sebagai pusat pendidikan penelitian, dan 

pengabdian kepada masyarakat yang berbasis integrasi 

keilmuan. 

3) Terciptanya sistem manajemen, kepemimpinan, dan 

kelembagaan yang sehat terwujudnya tata ruang, lingkungan, 

dan iklim kampus yang islami. 

4) Terwujudnya jejaring kerjasama dengan lembaga lokal, 

nasional, dan internasional. 

Berikut nama-nama pimpinan Rektor sejak berdirinya IAIN 

Alauddin Makassar sampai berubah menjadi UIN Alauddin Makassar 

(1965-sekarang): 

1. Haji Aroeppala (1965-1968) 

2. Drs. H. Muhyiddin Zain (1968-1973) 

3. Prof. H. Abdurrahman Syihab (1973-1979) 

4. Drs. H. A. Moerad Oesman (1979-1985) 

5. Dra. Hj. A. Rasdiyanah (1985-1994) 

6. Drs. H. M. Shaleh A. Putuhena (1994-1998) 

7. Prof. Dr. H. Abd. Muin Salim (1998-2002) 

8. Prof. Dr. H. Azhar Arsyad, MA. (2002-2005) 

9. Prof. Dr. H. Azhar Arsyad, MA. (2005-2011) 

10. Prof. Dr h. A. Qadir Gasing H.T, MS. (2011-2015) 

11. Prof. Dr. H. Musafir Pababbari, M. Si. (2015-2019) 

12. Prof. H. Hamdan Juhannis, MA., PH.D. (2019-2023) 

13. Prof. H. Hamdan Juhannis, MA., PH.D. (2023-2027) 

 

 

 

 



 

 

2. Gambaran Umum Fakultas Ushuluddin Filsafat dan Politik 

Gambar 2. Fakultas Ushuluddin dan Filsafat 

 

Sumber data: Peneliti 

Fakultas Ushuluddin sejak awal kehadirannya telah berusaha 

membenahi diri yang meliputi manajemen sarana dan prasarana serta 

peningkatan kualitas sumber daya manusia. Sejak berdirinya pada 

tahun 1965 sampai tahun 1972 kegiatan perkuliahan Fakultas 

Ushuluddin dilaksanakan di Kampus UMI di jalan Kakatua Makassar 

dan pada tahun yang sama yaitu 1972 aktivitas perkuliahan berpindah 

ke Kampus Cabang Gunung Sari yang menjadi pusat kegiatan 

manajemen dan perkuliahan IAIN Alauddin. Adapun orang-orang yang 

menjadi tokoh dan sangat berjasa dalam mengemban tugas membina 

Fakultas Ushuluddin pada masa-masa paling awal sejarah 

keberadaannya adalah sebagai berikut: 

Dekan: K. H. M. Ali Yafie 

Wakil Dekan I: Dra. Hj. Marliyah Ahsan 

Wakil Dekan II: Drs. H. Umar Syihab 

Wakil Dekan III: Drs. H. Basri Daud 

Sekretaris: M. Amin Harun, BA 



 

 

Kepala Tata Usaha: K. Hamzah 

Bendahara: Abd. Rasyid 

Bagian Pendidikan: Abd. Azis Teba 

Hasrat masyarakat terhadap Fakultas Ushuluddin semakin 

bertambah besar setelah beberapa tahun berdiri. Hal ini dibuktikan 

dengan adanya permintaan masyarakat dibeberapa daerah untuk 

membuka Cabang Fakultas Ushuluddin. Pada periode kepemimpinan 

Drs. Muhyiddin Zein sebagai Rektor, permintaan itu dipenuhi dengan 

membuka dua cabang yaitu Fakultas Ushuluddin Cabang Palu dan 

Palopo pada tanggal 6 agustus 1968. Selain itu, pada masa H. A. 

Moerad Oesman menjabat sebagai Rektor menjabat sebagai Rektor 

dibuka pula beberapa Filial, yaitu Fkaultas Ushuluddin Filial Raha 

Gorontalo, Fakultas Ushuluddin Filial Makale Tana Toraja, dan 

Fakultas Ushuluddin Filial Ambon. Pada tahun 1997 semua Filial 

diubah menjadi STAIN selain Filial Raha yang kemudian dilikuidasi. 

Ide pembentukan Fakultas Ushuluddin muncul sebagai bagian 

yang tidak terpisahkan dari keinginan untuk mendirikan IAIN yang 

berdiri sendiri di Makassar terlepas dari induknya IAIN Sunan Kalijaga 

Yogyakarta. Pada saat itu IAIN Cabang Makassar baru membina dua 

fakultas, yaitu Fakultas Syariah dan Fakultas Tarbiyah, dengan hanya 

dua fakultas ini tidak memungkinkan IAIN Cabang Makassar berdiri 

sendiri. Hal ini disebabkan oleh adanya Peraturan Presiden Nomor 27 

Tahun 1963 tentang perubahan Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 

1960 yang mengharuskan adanya minimal tiga fakultas untuk 

pembentukan sebuah Universitas atau Institut yang berdiri sendiri, 

untuk memenuhi ketentuan tersebut maka panitia pembentukan IAIN 

Cabang Makassar mengusulkan penegerian Fakultas Agama Islam 

Universitas Muslim Indonesia (UMI) menjadi Fakultas Ushuluddin 

IAIN Cabang Makassar. Usulan tersebut diikuti pula dengan 

permintaan panitia untuk menjadikan IAIN Cabang Makassar menjadi 

IAIN yang berdiri sendiri dengan nama IAIN Alauddin. 



 

 

Menanggapi usulan masyarakat Sulawesi Selatan tersebut, 

maka Menteri Agama mengeluarkan Surat Keputusan Nomor 21 Tahun 

1965 tertanggal 13 mei 1965 tentang Pembentukan Panitia Persiapan 

Pembukaan Institut Agama Islam Negeri Aalauddin Makassar Sulawesi 

Selatan di Makassar sekaligus pembentukan Fakultas Ushuluddin 

Makassar dan Panitia Dies Naatalies IAIN Al-Jami’ah seluruh 

Indonesia di Makassar. Sebagai tindak lanjut dari kerja panitia tersebut, 

terbitlah Surat keputusan Menteri Agama RI Nomor 77 tanggal 28 

oktober 1965 tentang persetujuan penegerian Fakultas Ushuluddin UMI 

menjadi Fakultas Ushuluddin IAIN dan Surat Keputusan Menteri 

Agama RI No. 79 tanggal 28 oktober 1965 tentang berdirinya IAIN 

Alauddin Makassar. Berdasarkan Surat Keputusan tersebut maka pada 

tanggal 10 nopember 1965 bertepatan dengan Dies Natalis ketiga 

Fakultas Syariah IAIN Cabang Makassar dilakukan upacara peresmian 

berdirinya IAIN Alauddin Makassar, dalam upacara tersebut K. H. M. 

Ali Yafie dilantik menjadi Dekan pertama Fakultas Ushuluddin IAIN 

Alauddin Makassar dan sebagai Kuasa Pejabat Rektor baru IAIN 

Alauddin adalah Haji Aroeppala. 

Fakultas Ushuluddin dan Filsafat telah bertransformasi 

selama 58 tahun (28 oktober 2023) dan kini telah berkembang sangat 

maju dan pesat. Perkembangan tersebut dapat dilihat dari jumlah Guru 

Besar berjumlah 8 orang, dosen berjumlah 75 orang, tenaga 

kependidikan 22 orang, mahasiswa berjumlah 2.870 orang, jumlah 

alumni 6.939 orang. Dosen-dosen pada Fakultas ushuluddin dan 

Filsafat berkompeten dalam keilmuannya masing-masing dengan 

kualifikasi pendidikan Doktor (S3) dan Magister (S2). Mereka alumni 

dari berbagai perguruan tinggi terkemuka didalam maupun diluar 

negeri.  

Fakultas Ushuluddin dan Filsafat memiliki gedung fakultas 

yang berlokasi di Kampus II UIN Alauddin Makassar Jl. H. M. Yasin 

Limpo, Samata, Kab. Gowa. Gedung tersebut berlantai 4 yang terdiri 



 

 

dari lantai 1 untuk ruang prodi (jurusan) dan LT, lantai 2 untuk ruang 

dekan, ruang munaqasah, mushollah, perpustakaan, SEMA, DEMA dan 

Ruang Pelayanan Akademik, dan lantai 3 dan 4 digunakan sebagai 

ruang kelas perkuliahan. Setiap lantainya juga dilengkapi dengan toilet 

pria dan wanita. Setiap ruangan dilengkapi AC. Fakultas Ushuluddin 

dan Filsafat juga memiliki ruang perkuliahan di Gedung C Terpadu dan 

Gedung FEBI yang lama. Sedangkan ruang kerja dosen berada di lantai 

1 Gedung Dosen A yang terletak disamping Gedung Rektorat. Setiap 

gedung juga dilengkapi tempat parkir yang luas dan taman yang 

menarik. 

Terdapat tujuh program studi yang ada pada Fakultas 

Ushuluddin dan Filsafat yaitu: 

a. Ilmu Al-Quran dan Tafsir  

b. Ilmu Hadis 

c. Aqidah dan Filsafat Islam 

d. Studi Agama-Agama 

e. Sosiologi Agama 

f. Ilmu Politik 

g. Hubungan Internasional. 

Berikut ini visi, misi, dan tujuan dari Fakultas Ushuluddin dan 

Filsafat adalah: 

a. Visi 

Menjadi Fakultas terkemuka dalam transformasi ilmu-ilmu 

Ushuluddin berbasis peradaban Islam. 

b. Misi 

1) Meningkatkan peran Fakultas sebagai komponen utama 

transformasi intelektual masyarakat. 



 

 

2) Menyelenggarakan kegiatan pendidikan dan pengabdian kepada 

masyarakat yang merefleksikan integrasi, sinergi dan harmoni 

antara nilai-nilai agama dan kearifan nusantara. 

3) Menjalin hubungan yang seniergi dan harmonis dengan 

Lembaga-lembaga pemerintah yang memiliki perhatian pada 

pembangunan tradisi intelektual masyarakat untuk mewujudkan 

peradaban Islam. 

c. Tujuan 

1) Terciptanya tradisi Intelektualisme yang transformatif dan 

atmosfir akedemik (academic atmosphere) dalam suasana 

nonsectarian, tupluralitas agama, suku, bangsa, dan budaya 

dengan menjunjung tinggi akhlak mulia. 

2) Terbangunnya potensi insani yang kompeten, melalui system 

dan strategi pendidikan dan pengajaran, penelitian dan 

pengabdian kepada masyarakat serta kerja sama yang dinamis, 

relevan dan visioner. 

3) Terbangunnya jejaring kerjasama yang setara, kreatif dan 

inovatif, baik internal maupun eksternal. 

4) Terwujudnya system manajemen, dan tata kelola fakultas yang 

transparan, demokratis, inklusif, sehat, harmonis, serta berbasis 

meritokrasi dan prestasi. 

5) Terwujudnya fakultas yang beridentitas keummatan, 

berorientasi kerakyatan, berakar pada nilai-nilai dan ajaran 

Islam yang berkerahmatan. 

B. Bentuk Interaksi Sosial antara Kader Organisasi Ekstra 

Interaksi merupakan hal yang tidak bisa dilepas dalam kehidupan 

sehari-hari termasuk pada lingkup antar kader-kader organisasi. Seperti 



 

 

organisasi ekstra HMI, PMII, dan IMM yang merupakan organisasi besar 

dan terkenal di lingkungan kampus yang banyak mencetak kader-kader 

berkualitas dan memiliki sudut pandang ideologi yang berbeda, tetapi tidak 

pernah lepas dari interaksi antara yang satu dengan yang lain. Hal inilah 

yang membuat terjalinnya interaksi sosial antar kader yang didasari oleh 

beberapa bentuk hubungan sosial yang dialami oleh kader-kader tersebut.  

Motivasi seseorang atau mahasiswa masuk menjadi kader organisasi 

ekstra HMI, PMII, atau IMM bermacam-macam sebagaimana ungkapan 

Nurafni (kader IMM Komisariat Ushuluddin Filsafat dan Politik) yang 

mengatakan bahwa:  

“motivasi masuk IMM karena tertarik dari pengalaman 

keluarga yang masuk IMM yang memiliki perubahan signifikan 

dalam pola hidup dan pola belajarnya, selain itu IMM punya 

sumbangsi positif untuk diri seorang kader”.44 

Kader-kader organisasi IMM yang lain pun banyak mengungkapkan 

bahwa alasan masuk IMM karena diajak oleh teman dan memang banyak 

yang dari kecil sudah masuk organisasi IMM yang lebih dikenal dengan 

IPM (Ikatan Pelajar Muhammadiyah). Begitupun juga dengan sebagian 

kader HMI dan PMII yang tertarik masuk organisasi tersebut karena ajakan 

oleh temannya. Adapun ungkapan berbeda dari salah satu informan 

bernama Nurfadilah (kader PMII Rayon Ushuluddin Filsafat dan Politik) 

yang mengatakan bahwa: “selain untuk menambah ilmu pengetahuan juga 

merasa bahwa ada yang kurang dalam diri saya yang hanya sebagai 

mahasiswa saja”.45 Ungkapan berbeda juga dari informan bernama Sahrir 

kader HMI Komisariat Ushuluddin Filsafat dan Politik) yang mengatakan 

bahwa: “tertarik karena banyak tokoh nasional yang lahir dari kader 

organisasi HMI”.46 

 
44Nurafni, Kader IMM Komisariat Ushuluddin Filsafat dan Politik, wawancara, 

Gowa, 1 Maret 2024. 

 45Nurfadilah, Kader PMII Rayon Ushuluddin Filsafat dan Politik, wawancara, 

Gowa, 8 Maret 2024. 
46Sahrir, Kader HMI Komisariat Ushuluddin Filsafat dan Politik, wawancara, 

Gowa, 14 Maret 2024. 



 

 

Berdasarkan hasil wawancara peneliti menyimpulkan bahwa alasan 

seseorang berorganisasi berbeda-beda, ada yang termotivasi karena untuk 

menambah pengetahuan, tertarik karena banyak tokoh nasional yang lahir 

dari suatu organisasi tertentu, termotivasi dari keluarga, dan kerena ajakan 

teman. 

Bentuk interaksi sosial antara kader HMI, PMII, dan IMM pada 

Fakultas Ushuluddin dan Filsafat adalah bentuk interaksi sosial yang 

bersifat asosiatif dan disosiatif. 

1. Bentuk interaksi sosial bersifat asosiatif 

Interaksi asosiatif adalah interaksi atau hubungan timbal balik 

antar individu atau kelompok yang mengarah pada persatuan. Interaksi 

ini mengarah pada interaksi bersifat positif karena mengarah pada 

persatuan atau kegiatan-kegiatan yang bersifat baik. Bentuk interaksi 

sosial yang bersifat asosiatif  yang dilakukan oleh kader-kader 

organisasi ekstra HMI, PMII dan IMM yaitu: 

a. Kerja sama 

Kerja sama adalah suatu usaha untuk mencapai suatu tujuan 

bersama. Kader-kader dari organisasi ekstra kampus HMI, PMII, 

dan IMM melakukan bentuk kerja sama yang baik, terutama pada 

kegiatan-kegiatan yang diwadahi oleh himpunan jurusan atau 

organisasi tertentu. Hal ini didasari juga karena adanya komunikasi 

yang baik antar sesama kader sebagaimana berdasarkan wawancara 

dengan Nurahmadani (kader HMI Komisariat Ushuluddin Filsafat 

dan Politik) yang mengatakan bahwa: 

“kalau saya pribadi cara untuk berinteraksi dengan 

kader organisasi lain adalah bagaimana menjalin komunikasi 

yang baik, terus kalau ada kegiatan-kegiatan seperti bazar 

dan kegiatan-kegiatan lain yah diusahakan untuk datang, 

kemudian mengadakan kegiatan yang bisa menyatukan 

seluruh orgaisasi ekstra seperti kegiatan dialog, dan yang 

paling penting adalah bagaimana kita saling menghargai”.47 

 
47Nurahmadani, Kader HMI Komisariat Ushuluddin Filsafat dan Politik, 

wawancara, Gowa, 17 desemer 2023. 



 

 

Wawancara yang sama dengan A. Aidil Fitri (kader IMM 

Komisariat Ushuluddin Filsafat dan Politik) yang juga mengatakan 

bahwa: 

“Bentuk relasi atau bentuk interaksiku dengan kader 

organisasi lain adalah semisal ada kegiatan bazarlah yang 

diadakan HMI atau PMII otomatis mengundang organisasi 

lain salah satunya IMM dan untuk menjalin interaksi maka 

kita datang dikegiatan itu. Selain itu, semisal di HMJ kan. 

Didalam HMJ bukan hanya satu organisasi ekstra 

didalamnya tapi bercampur HMI, PMII, dan IMM maka 

disitu juga dijalin interaksi yang baik.”48 

Menurut salah satu informan yang bernama Muhammad 

Lutfi Hasrah (kader PMII Rayon Ushuluddin Filsafat dan Politik) 

yang juga mengungkapkan bahwa:  

“Interaksi juga terjadi dalam lingkup kelas 

perkuliahan yang terhimpun kader-kader HMI, PMII, IMM 

dan disitu kita saling berdiskusi. Selain itu, saya masuk 

lembaga-lembaga lain seperti LPP Fakultas yang 

didalamnya menghimpun berbagai macam latar organisasi-

organisasi berbeda. Dalam sehari-haripun kalau bertemu 

dengan kader-kader organisasi lain yah saling bertegur sapa 

karena menurut saya itu merupakan salah satu etika dalam 

berorganisasi.”49 

Berdasarkan hasil wawancara peneliti menyimpulkan bahwa 

dalam membentuk suatu interaksi antar sesama kader organisasi 

ekstra yang berbeda adalah berdasarkan bentuk komunikasinya, 

yang baik dan saling menghargai. Serta menghadiri undangan-

undangan kegiatan dan  juga mengadakan kegiatan-kegiatan yang 

bisa menyatukan antar sesama kader organisasi ekstra. Dengan 

adanya persamaan jurusan atau kelas perkuliahan juga dapat 

mempermudah antar interaksi kader organisasi ekstra seperti HMI, 

PMII, dan IMM. Selain itu, banyak organisasi-organisasi yang 

mengadakan kegiatan-kegiatan yang menghadirkan narasumber-

 
48A. Aidil Fitri, Kader IMM Komisariat Ushuluddin Filsafat dan Politik, 

wawancara, Gowa, 16 Desember 2023. 
49Muhammad Lutfi Hasrah, Kader PMII Rayon Ushuluddin Filsafat dan Politik, 

wawancara, Gowa, 1 Maret 2024. 



 

 

narasumber dari organisasi ekstra HMI, PMII, dan IMM sehingga 

secara langsung terdapat interaksi yang terjalin antar ketiga kader 

organisasi tersebut. 

Beberapa bentuk kegiatan kerja sama lain yang diadakan 

organisasi-organisasi ekstra pada Fakultas Ushuluddin dan Filsafat 

secara langsung ataupun tidak langsung yang dilakukan antara 

organisasi ekstra HMI, PMII, dan IMM yaitu seperti ungkapan salah 

satu informan yang bernama Rahmi Mutia (kader HMI Komisariat 

Ushuluddin Filsafat dan Politik) yang mengatakan bahwa: “kegiatan 

yang menjadi tempat terjalinnya kerja sama itu seperti kegiatan 

seminar, dialog lintas sorganisasi, bazar, dan lapak baca.”50 Hal ini 

juga didukung oleh ungkapan informan bernama Sahrir (kader HMI 

Komisariat Ushuluddin Filsafat dan Politik) yang menyatakan 

bahwa:  

“Melakukan collab kegiatan seperti lapak misalnya, 

dialog, diskusi ataupun konsolidasi terkait isu-isu yang 

timpang. Selain itu juga melakukan aksi demonstrasi atau 

dialog publik dan membahas isu nasional ataupun isu seputar 

internal kampus.”51 

Ungkapan tersebut juga didukung oleh informan bernama 

Khadija (kader HMI Komisariat Ushuluddin Filsafat dan Politik) 

yang mengatakan bahwa:  

“ada kegiatan diluar kampus yang melibatkan antar 

ketiga lembaga tersebut seperti adanya dialog publik yang 

pernah diadakan dalam rangka hari sumpah pemuda 2023 

dan juga dalam kegiatan bazar dan diskusi, akan tetapi 

kegiatan tersebut tidak melibatkan antar fakultas atau 

komisariat, tetapi melibatkan organisasi cabang”.52 

 
50Rahmi Mutia, Kader HMI Komisariat Ushuluddin Filsafat dan Politik, 

wawancara, Gowa, 13 Maret 2024. 
51Sahrir, wawancara, Gowa, 14 Maret 2024. 
52Khadija, Kader HMI Komisariat Ushuluddin Filsafat dan Politik, wawancara, 

Gowa, 14 Maret 2024. 



 

 

Berdasarkan hasil wawancara peneliti menyimpulkan bahwa 

kegiatan yang diadakan oleh ketiga organisasi tersebut 

mencerminkan adanya kerja sama yang terbentuk di antara mereka. 

Contohnya dalam acara bazar dialog atau dialog antar organisasi, 

berbagai lembaga melibatkan narasumber dari kader organisasi 

HMI, PMII, dan IMM. Selain itu, ada kerjasama yang lebih dalam 

antara organisasi-organisasi tersebut, seperti kolaborasi untuk 

mencapai tujuan bersama. Contohnya mereka bersatu dalam 

konsolidasi terkait isu-isu yang krusial, melakukan aksi 

demonstrasi, dan membahas permasalahan nasional serta internal 

kampus. Selain itu, kegiatan kerjasama antar organisasi juga tidak 

hanya terjadi dalam lingkup kampus tetapi juga diluar kampus tetapi 

bedanya untuk lingkup luar kampus lebih melibatkan ke organisasi 

cabang. Dengan demikian, kerjasama di antara HMI, PMII, dan 

IMM bukan hanya terlihat dalam kegiatan bersama, tetapi juga 

dalam upaya mencapai tujuan-tujuan yang serupa serta mengatasi 

tantangan-tantangan yang ada. 

b. Akomodasi 

Interaksi sosial antara kader organisasi ekstra HMI, PMII, 

dan IMM pada Fakultas Ushuluddin dan Filsafat dilihat dari 

pergaulan kader-kadernya menghasilkan bentuk akomodasi. Bentuk 

akomodasinya yaitu terdapat keadaan yang menghasilkan suatu 

keseimbangan dalam interaksi antara kader-kader organisasi HMI, 

PMII, dan IMM. Selain itu, ada proses yang dilakukan oleh kader 

organisasi yang menunjukkan usaha menyelesaikan suatu konflik 

dan persaingan untuk mencapai suatu kestabilan. Seperti yang 

diungkapan oleh informan bernama Nurfadilah yang menyatakan 

bahwa:  

“Masing-masing kader organisasi ekstra sudah 

dewasa dalam menyikapi konflik atau persaingan yang ada. 

Tetap menghadapi dengan kepala dingin dan dibicarakan 



 

 

dengan baik sehingga hubungan juga tetap harmonis antara 

sesama kader.”53 

Berdasarkan hasil wawancara peneliti menyimpulkan bahwa 

adanya rasa penerimaan antara sesama kader organisasi ekstra 

tercermin melalui upaya yang dilakukan untuk menyelesaikan 

persaingan atau konflik agar hubungan tetap harmonis. Selain itu, 

dalam interaksi sehari-hari terlihat bahwa kader-kader organisasi 

ekstra saling bergaul terbukti dengan adanya saling bertegur sapa 

dan seringnya mereka berkumpul serta mengadakan diskusi-diskusi 

kecil antara sesama kader. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat 

upaya nyata untuk memelihara hubungan yang baik dan kerja sama 

yang harmonis diantara mereka. Selain itu, kegiatan tersebut juga 

memperkuat jaringan sosial diantara kader-kader organisasi ekstra.  

Beberapa penyelesaian yang diambil oleh kader organisasi 

ekstra apabila terjadi konflik atau persaingan adalah membangun 

komunikasi dan silaturahmi yang lebih baik dengan merundingkan 

masalah yang terjadi dan mencari penyelesaian untuk pemecahan 

masalahnya. 

Perbedaan antara organisasi  tidak menghambat interaksi 

diantara mereka. Sebaliknya, organisasi-organisasi ekstra cenderung 

berinteraksi dan berkolaborasi saling mendukung demi mencapai 

tujuan yang sama. Tidak ada anggota organisasi yang ingin 

berinteraksi sendirian didalam lingkup organisasinya. Jika anggota 

hanya berinteraksi dengan sesama anggota dalam organisasi mereka, 

maka kemajuan organisasi tersebut akan terhambat dan sulit untuk 

berkembang. Interaksi lintas-organisasi memperkaya pengalaman 

serta memperluas jaringan kerjasama yang pada gilirannya dapat 

memperkuat posisi organisasi secara keseluruhan. 
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2. Bentuk interaksi sosial bersifat disosiatif 

Interaksi disosiatif adalah jenis interaksi sosial yang lebih 

mengarah pada perpecahan baik antar individu maupun kelompok. 

Bentuk interaksi sosial yang bersifat asosiatif  yang dilakukan oleh 

kader-kader organisasi ekstra HMI, PMII dan IMM yaitu: 

a. Persaingan 

Persaingan antara kader organisasi ekstra dapat dilihat dari 

adanya proses dimana kader organisasi ekstra HMI, PMII, dan IMM  

yang bersaing untuk mendapatkan suatu kedudukan tertentu. Seperti 

wawancara yang dilakukan dengan informan bernama Muh. Alfaisal 

Rahman Putra (kader IMM Komisariat Ushuluddin Filsafat dan 

Politik) yang menyatakan bahwa:  

“Pernah terjadi persaingan tapi hanya sebatas politik 

yang mana pada saat itu saya pernah mencalonkan sebagai 

calon ketua HMJ dan dianggap diusung oleh organisasi saya 

padahal tidak, sehingga banyak yang menganggap bahwa 

ada persaingan organisasi dibalik pemilihan waktu itu dan 

pada saat itu juga lawan saya sendiri pun diusung oleh 

organisasinya sendiri.”54 

Hal tersebut juga didukung oleh ungkapan dari salah satu 

informan bernama Nur Indah Melani (kader PMII Rayon 

Ushuluddin Filsafat dan Politik) yang menyatakan bahwa: “ada 

persaingan dalam pencalonan ketua HMJ yang mana masing-masing 

calon membawa warna bendera dan diusung organisasinya masing-

masing.”55 

Jawaban yang sama dari salah satu informan bernama 

Nurahmadani yang menyatakan bahwa: 

“Persaingan bukan hanya terjadi pada saat 

pencalonan ketua atau kegiatan politik saja, tapi banyak juga 

terjadi pada waktu kegiatan PBAK yang pada saat itu 

masing-masing organisasi ekstra saling berlomba-lomba 

memasang spanduk dan petaka-petaka untuk 

 
54Muh. Alfaisal Rahman Putra, Kader IMM Komisariat Ushuluddin Filsafat dan 

Politik, wawancara, Makassar, 2 Maret 2024. 
55Nur Indah Melani, Kader PMII Rayon Ushuluddin Filsafat dan Politik, 

wawancara, Gowa, 4 Maret 2024. 



 

 

memperkenalkan organisasinya masing-masing atau pada 

proses penerimaan mahasiswa baru yang masing-masing 

organisasi ini berlomba mencari mahasiswa untuk direkrut 

masuk ke organisasinya.”56 

Berdasarkan hasil wawancara peneliti menyimpulkan bahwa 

persaingan antara kader organisasi ekstra, seperti HMI, PMII, dan 

IMM sering kali dipicu oleh dinamika politik dan terkadang oleh 

kesalahpahaman antara mereka. Persaingan tersebut tidak hanya 

terjadi dalam konteks politik internal organisasi, tetapi juga dalam 

hal merekrut anggota baru dan memperebutkan posisi dalam struktur 

kepemimpinan lembaga kemahasiswaan. Lebih lanjut, persaingan 

politik sering kali mencuat karena setiap organisasi ekstra memiliki 

agenda dan visi yang berbeda-beda sehingga terjadi persaingan 

dalam mewujudkan agenda masing-masing yang dapat memberi 

warna tersendiri bagi organisasi tersebut. Kemungkinan terjadinya 

kesalahpahaman antara kader dari berbagai organisasi juga dapat 

menambah kompleksitas persaingan. Oleh karena itu, penting untuk 

meningkatkan komunikasi dan pemahaman antarorganisasi guna 

mengurangi ketegangan dan membangun kolaborasi yang lebih 

produktif di antara mereka. Dengan demikian, persaingan yang sehat 

dapat menjadi pendorong bagi kemajuan organisasi sambil tetap 

mempertahankan semangat sportivitas dan rasa saling menghargai 

diantara kader.  

Terjadinya persaingan dapat menyebabkan konflik antara 

organisasi ekstra karena didukung dengan permainan politik. 

Adanya politik ini dapat mengakibatkan hubungan antara kader 

organisasi akan merenggang karena ada beberapa pandangan yang 

membuat mereka merasa paling benar. Tetapi dilain sisi hubungan 

antara kader organisasi ekstra ini tetap terjalin harmonis meskipun 

ada  beberapa pandangan yang berbeda antara mereka dan tidak 

menjadikan mereka saling bermusuhan dan bertikai. Seperti 

 
56Nurahmadani, wawancara, Gowa, 17 desember 2023. 



 

 

ungkapan dari informan bernama Wina (kader PMII Rayon 

Ushuluddin Filsafat dan Politik) yang menyatakan bahwa:  

“Pernah ada kegiatan terjadi pro-kontra yang 

menyebabkan konflik antara masing-masing kader yang 

berbeda organisasi dan berbeda pemahaman tetapi disitu 

tetap didasari dengan akal sehat dan saling menerima 

perbedaan. Apabila ada persaingan atau konflik juga hanya 

terjadi pada saat itu saja tidak berlangsung lama. Selain itu, 

menghadapi dengan kepala dingin dan dibicarakan baik-

baik”57 

Berdasarkan hasil wawancara peneliti menyimpulkan bahwa 

persaingan atau konflik dalam suatu lembaga organisasi merupakan 

fenomena yang lumrah dan bahkan bisa menjadi bagian dari 

dinamika yang sehat dalam sebuah organisasi. Kehadiran konflik 

dapat dilihat sebagai suatu bentuk interaksi yang alami dan dapat 

mendorong pertumbuhan serta perkembangan organisasi. Kunci 

kesehatan organisasi terletak pada kemampuan kader-kader 

organisasi untuk menangani konflik dengan bijaksana dan efektif. 

Hal yang penting dipahami adalah bahwa konflik atau persaingan 

tidak selalu merugikan terutama jika ditangani dengan tepat. Konflik 

yang muncul seharusnya hanya bersifat sementara dan menjadi 

pemicu untuk memperbaiki situasi atau mencari solusi yang lebih 

baik. Jika dikelola dengan baik konflik dapat menjadi kesempatan 

untuk meningkatkan pemahaman, memperkuat hubungan, dan 

menciptakan inovasi dalam organisasi. Sebagai bagian dari proses 

pembangunan organisasi, penting bagi kader-kader untuk memiliki 

keterampilan dalam berkomunikasi, bernegosiasi, dan berkolaborasi 

untuk menyelesaikan konflik dengan cara yang konstruktif. Dengan 

demikian, organisasi dapat terus berkembang dan mencapai 

tujuannya tanpa terhalang oleh ketegangan yang tidak perlu. 

 
57Wina, Kader PMII Rayon Ushuluddin Filsafat dan Politik, wawancara, Gowa, 

2 Maret 2024. 



 

 

C. Faktor Penghambat dan Pendukung Interaksi Sosial antara sesama 

Kader Organisasi Ekstra 

Proses interaksi sosial antara keder organisasi-organisasi berbeda 

pasti memiliki penghambat dan pendukung. Seperti pada interaksi sosial 

antara kader organisasi ekstra HMI, PMII, dan IMM dipengaruhi oleh faktor 

penghambat dan faktor pendukung. 

1. Faktor penghambat 

Penghambat memiliki arti yang berhubungan dengan kendala 

yaitu hambatan. Faktor penghambat merupakan segala sesuatu hal yang 

memiliki sifat menghambat atau bahkan menghalangi dan menahan 

terjadinya sesuatu. Dalam berinteraksi sosial ada beberapa hambatan 

yang menjadi peyebab tidak terjalinnya suatu interaksi atau hubungan 

sosial, yaitu: 

a. Kurangnya solidaritas dengan sesama kader 

Bersosial merupakan hal yang sangat perlu bagi setiap 

individu atau kader dalam sebuah organisasi. Namun, terkadang 

masih banyak kader-kader dari organisasi yang memiliki jiwa sosial 

yang rendah dan tidak mau bersosial antara kader tersebut dengan 

kader organisasi lain. Seperti ungkapan salah satu informan bernama 

Khadija yang menyatakan bahwa: “penghambatnya itu karena 

kurang jiwa sosial dari kader itu sendiri.”58  

Ungkapan yang sama juga diungkapkan oleh informan 

bernama Nurafni yang menyatakan bahwa: “yah dari individu atau 

kader itu sendiri yang tidak mau bergabung.”59 

Hal yang sama juga diungkapkan oleh Nur Indah Melani 

yang menyatakan bahwa: “ada kader yang memang tidak mau 

gabung dan membatasi dirinya dengan kader-kader organisasi 

lain.”60 

 
58Khadija, wawancara, Gowa, 14 Maret 2024. 
59Nurafni, wawancara, Gowa, 1 Maret 2024. 
60Nur Indah Melani, wawancara, Gowa, 4 Maret 2024. 



 

 

Berdasarkan hasil wawancara peneliti menyimpulkan bahwa 

banyak kader-kader organisasi ekstra HMI, PMII, dan IMM yang 

memiliki jiwa sosial yang rendah untuk berinteraksi, penyebabnya 

karena kader organisasi ekstra tersebut yang tidak mau bergabung 

dan membatasi dirinya untuk berinteraksi dengan kader-kader 

organisasi ekstra yang lain. 

b. Konflik individu 

Penghambat terjadinya interaksi antar kader organisasi 

ekstra HMI, PMII, dan IMM adalah karena ada konflik pribadi yang 

terjadi antara kader-kader organisasi ekstra. Seperti yang dikatakan 

oleh informan bernama Muh. Alfaisal Rahman Putra bahwa: 

“terkadang karena ada konflik pribadi antara salah satu kader 

dengan kader yang lain.”61 

Pernyataan tersebut didukung pula oleh informan bernama 

Rahmi Mutia yang menyatakan bahwa: “ada persaingan untuk 

mendapatkan suatu hal yang menyebabkan terjadinya konflik 

pribadi.”62 

Hal yang sama juga diungkapkan oleh informan bernama 

Muhammad Lutfi Hasrah bahwa: “adanya perebutan-perebutan 

kekuasaan yang menjadi penyebab konflik.”63 

Berdasarkan hasil wawancara peneliti menyimpulkan bahwa 

konflik pribadi antara keder menjadi faktor penghambat untuk 

berinteraksi. Hal tersebut disebabkan karena ada persaingan atau 

perebutan suatu kekuasaan sehingga kader organisasi yang terlibat 

mengalami konflik. 

c. Kurang rasa percaya diri  

Kurangnya percaya diri menjadi faktor penghambat antara 

kader organisasi HMI, PMII, dan IMM untuk menjalin hubungan 

 
61Muh. Alfaisal Rahman Putra, wawancara, Makassar, 2 Maret 2024. 
62Rahmi Mutia, wawancara, Gowa, 13 Maret 2024. 
63Muhammad Lutfi Hasrah, wawancara, Gowa, 1 Maret 2024. 



 

 

interaksi sosial. Seperti ugkapan dari informan bernama Akhmad 

Khaerul (Kader IMM Komisariat Ushuluddin Filsafat dan Politik) 

yang menyatakan bahwa: “kurangnya interaksi karena merasa tidak 

percaya diri dan kadang merasa kader tersebut tidak sefrekuensi 

atau tidak sepemikiran dengan kita.”64 

Hal tersebut didukung oleh ungkapan informan bernama 

Sahrir juga menyatakan bahwa: “yang menjadi penghambat itu 

apabila baru ketemu atau baru kenal perlu ada bahan pembicaraan 

atau pendekatan sebelum berinteraksi.”65 

Ungkapan yang sama oleh salah satu informan bernama 

Nurfadilah yang mengatakan bahwa: “rasa insecure dan merasa 

pemikirannya berbanding terbalik atau bertolak belakang dengan 

kita.”66 

Berdasarkan hasil wawancara peneliti menyimpulkan bahwa 

kurangnya rasa percaya diri menjadi faktor penghambat interaksi 

antara kader organisasi ekstra HMI, PMII, dan IMM, seperti adanya 

rasa insecure karena merasa tidak sefrekuensi dan tidak 

sepemikiran. Selain itu, adanya rasa sikap berbanding terbalik atau 

bertolak belakang antara kader organisasi ekstra lain. 

d. Stereotipe terhadap organisasi lain 

Stereotipe adalah penilaian terhadap seseorang hanya 

berdasarkan persepsi terhadap kelompok dimana orang tersebut 

dapat dikategorikan. Stereotipe terhadap organisasi lain merupakan 

faktor penghambat dalam suatu interaksi antar kader organisasi 

ekstra HMI, PMII, dan IMM seperti adanya pandangan atau 

ungkapan dari kader organisasi terhadap kader organisasi lain. 

Sebagaimana ungkapan informan bernama Nurahmadani bahwa: 

 
64Ahmad Khaerul, Kader IMM Komisariat Ushuluddin Filsafat dan Politik, 

wawancara, 7 Maret 2024. 
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“ada persaingan tidak sehat  dan adanya rasa bahwa organisasinya 

lebih unggul.”67 

Hal tersebut didukung oleh ungkapan informan bernama A. 

Aidil Fitri yang menyatakan bahwa: “banyak kader yang hanya 

memikirkan organisasinya sendiri.”68 

Berdasarkan hasil wawancara peneliti menyimpulkan bahwa 

salah satu penyebab kurangnya interaksi antara kader karena adanya 

stereotipe terhadap organisasi lain seperti merasa bahwa 

organisasinya lebih unggul dibandingkan organisasi lain. 

2. Faktor pendukung 

Faktor pendukung yang dimaksud dalam interaksi sosial adalah 

hal atau kondisi yang dapat mendorong terjadinya hubungan sosial. 

Alasan yang mendukung terjadinya interaksi sosial antara kader 

organisasi ekstra HMI, PMII, dan IMM yaitu: 

a. Menambah wawasan dan pengetahuan 

Menambah wawasan dan pengetahuan merupakan hal yang 

diinginkan oleh semua kader. Hal ini jga menjadi faktor pendorong 

antar kader untuk berinteraksi, seperti ungkapan dari salah satu 

informan bernama Muhammad Lutfi Hasrah yang menyatakan 

bahwa: “ingin menambah wawasan dan teman dari organisasi 

lain.”69 

Hal tersebut didukung oleh informan bernama Nur Indah 

Melani yang mengatakan bahwa: “ada perbedaan pendapat 

sehingga memancing untuk berdiskusi.”70 

Ungkapan tersebut juga didukung oleh pernyataan informan 

bernama Sahrir bahwa: “mendatangkan pemateri dari luar 

organisasi sendiri untuk kegiatan kajian-kajian (follow up).”71 

 
67Nurahmadani, wawancara, Gowa, 17 Desember 2023. 
68A. Aidil Fitri, wawancara, Gowa, 16 Desember 2023. 
69Muhammad Lutfi Hasrah, wawancara, Gowa, 1 Maret 2024. 
70Nur Indah Melani, wawancara, Gowa, 8 Maret 2024. 
71Sahrir, wawancara, Gowa, 14 Maret 2024. 



 

 

Berdasarkan hasil wawancara peneliti menyimpulkan bahwa 

interaksi antara kader organisasi ekstra HMI, PMII, dan IMM 

didukung oleh wawasan dan ilmu pengetahuan. Seperti adanya 

kegiatan diskusi dan kajian (follow up) dengan organisasi ekstra 

yang lain sehingga dapat menambah wawasan. 

b. Memperluas relasi pertemanan 

Relasi pertemanan yang luas menjadi faktor pendukung 

interaksi sosial antara kader organisasi ekstra HMI, PMII, dan IMM 

seperti ungkapan dari informan bernama Wina bahwa: “ingin 

memperluas relasi.”72 

Ungkapan yang sama dari informan bernama Khadija yang 

mengatakan bahwa: “faktor relasi sehingga bisa melakukan 

kegiatan belajar bersama serta diskusi-diskusi kecil antar kader.”73 

Informan bernama Ahmad Khaerul juga mengatakan bahwa: 

“Banyak kegiatan-kegiatan yang mempertemukan 

antara kader-kader organisasi yang berbeda dan perbedaan 

organisasi bukan penghalang untuk saling berinteraksi.74 

Berdasarkan hasil wawancara peneliti menyimpulkan bahwa 

yang mendukung terjadinya interaksi antara kader organisasi ekstra 

HMI, PMII, dan IMM pada Fakultas Ushuluddin dan Filsafat adalah 

karena adanya rasa ingin menambah relasi pertemanan dan naluri 

untuk berbaur, serta menanamkan dalam diri bahwa berbeda tidak 

menjadi penghalang untuk menjalin hubungan sosial. 

D. Analisis Teori 

Herbert Mead menganggap interaksi simbolik antara anggota 

organisasi sebagai inti dalam penciptaan identitas sosial, pembangunan 

makna, dan penetapan peran di dalam lingkungan organisasional. Baginya 

dalam konteks ini individu dalam sebuah organisasi tidak hanya saling 

berkomunikasi tetapi juga aktif menggunakan simbol-simbol yang telah 
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dipahami bersama untuk membentuk pemahaman kolektif tentang siapa 

mereka, apa arti dari situasi yang mereka hadapi, dan bagaimana mereka 

harus bertindak sesuai dengan peran yang mereka pegang.  

Melalui interaksi simbolik, anggota organisasi secara bersama-sama 

menciptakan dan memperkuat identitas mereka sebagai bagian dari 

kelompok memberi makna pada pengalaman mereka  dan menegaskan 

peran mereka dalam mencapai tujuan bersama. Dengan demikian, Mead 

menggambarkan interaksi simbolik antara kader organisasi sebagai fondasi 

yang sangat penting dalam proses sosial dan psikologis yang membentuk 

dinamika organisasi. 

Penelitian menunjukkan bahwa terdapat hubungan yang harmonis 

dan positif antara anggota organisasi HMI, PMII, dan IMM yang didorong 

oleh interaksi simbolik di antara mereka. Pondasi dari hubungan yang baik 

ini adalah adanya komunikasi yang efektif dan berkelanjutan di antara 

anggota organisasi. Melalui komunikasi yang baik mereka dapat bekerja 

sama dalam berbagai kegiatan yang bertujuan mencapai tujuan bersama. 

Dalam situasi ini, anggota organisasi secara bersama-sama memberikan 

dukungan satu sama lain yang pada gilirannya memperkuat rasa solidaritas 

di antara mereka. 

Salah satu contoh konkret dari interaksi simbolik antara anggota 

organisasi adalah dalam penyelenggaraan bazar. Ketika HMI mengadakan 

bazar, mereka secara simbolis mengundang PMII dan IMM untuk 

berpartisipasi. Hal yang sama berlaku sebaliknya ketika PMII atau IMM 

mengadakan bazar mereka juga secara simbolis mengundang HMI. Melalui 

tindakan saling mengundang ini tidak hanya terjadi interaksi fisik antara 

anggota organisasi tetapi juga terbentuk simbolisme yang menunjukkan 

dukungan dan solidaritas di antara mereka. Tindakan saling mengundang 

ini juga menunjukkan sikap terbuka dan inklusif di antara organisasi-

organisasi tersebut yang pada akhirnya memperkuat hubungan harmonis di 

antara mereka. 



 

 

Berdasarkan hal tersebut dilihat betapa pentingnya interaksi 

simbolik dalam membentuk hubungan yang baik di antara anggota 

organisasi. Komunikasi yang efektif dan dukungan timbal balik antar 

anggota menjadi faktor utama yang mendorong kerjasama di antara 

organisasi-organisasi tersebut yang pada akhirnya berkontribusi pada 

pencapaian tujuan bersama . 

Faktor lain yang mendukung interaksi antara anggota organisasi 

adalah adanya kesamaan di antara mereka. Misalnya, jika anggota 

organisasi tersebut memiliki minat yang sama seperti kedua belah pihak 

memiliki kebiasaan membaca buku secara rajin hal ini dapat menjadi 

pemicu untuk mengadakan diskusi-diskusi tentang bacaan atau bahkan 

melakukan kegiatan bedah buku bersama. Kesamaan minat atau hobi ini 

memperkuat ikatan di antara anggota organisasi dan menciptakan 

kesempatan untuk berinteraksi secara lebih mendalam. 

Namun, terdapat juga hambatan dalam interaksi antara kader 

organisasi. Salah satunya berasal dari anggota organisasi itu sendiri yang 

mungkin tidak tertarik untuk berinteraksi dengan anggota organisasi 

lainnya. Ini bisa disebabkan oleh perbedaan kepentingan, latar belakang 

atau hanya kurangnya kesempatan untuk saling berinteraksi. Selain itu, ada 

juga kemungkinan bahwa anggota organisasi tersebut merasa kurang 

percaya diri untuk berinteraksi dengan yang lain Mereka mungkin merasa 

malu atau tidak nyaman untuk memulai percakapan atau bertegur sapa 

dengan anggota organisasi lainnya terutama jika mereka belum terlalu akrab 

satu sama lain. 

Meskipun ada faktor-faktor yang mendukung interaksi antara kader 

organisasi seperti kesamaan minat namun ada juga hambatan-hambatan 

internal seperti kurangnya minat atau rasa percaya diri  yang dapat 

menghambat terjadinya interaksi yang lebih luas dan berkelanjutan di antara 

mereka. Oleh karena itu, penting bagi organisasi untuk menciptakan 

lingkungan yang mendukung dan inklusif serta memberikan kesempatan 



 

 

bagi anggota organisasi untuk saling berinteraksi dan membangun 

hubungan yang harmonis.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

BAB V 

PENUTUP 

A. KESIMPULAN 

Setelah mengemukakan beberapa uraian mengenai bentuk interaksi 

sosial antara kader organisasi ekstra HMI, PMII, dan IMM Fakultas Ushuluddin 

dan Filsafat, maka penulis akan memberikan beberapa kesimpulan yang 

dianggap penting dalam judul skripsi: Interaksi Sosial Antar Kader Organisasi 

Ekstra Kampus (Studi Terhadap Kader HMI, PMII dan IMM pada Fakultas 

Ushuluddin dan Filsafat Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar) yaitu: 

1. Bentuk interaksi sosial yang terjadi antara kader organisasi ekstra HMI, 

PMII, dan IMM pada Fakultas Ushuluddin dan Filsafat adalah bentuk 

interaksi sosial asosiatif dan disosiatif. Bentuk interaksi sosial asosiatif yang 

terjadi adalah terjadinya bentuk kerja sama dan akomodasi antara kader-

kader organisasi ekstra yang didasari dengan komunikasi yang baik dan 

saling menjaga silaturahmi serta hubungan baik antara kader. Sedangkan, 

bentuk interaksi disosiatif yang terjadi adalah adanya persaingan dan dapat 

menghasilkan konflik. Persaingan yang sering terjadi seperti adanya 

persaingan politik untuk mendapatkan suatu kekuasaan tertentu, akan tetapi 

persaingan ini tidak berlangsung lama dan akan mereda dengan sendirinya. 

2. Faktor penghambat dan pendukung interaksi sosial yang terjadi antara 

sesama kader organisasi ekstra pada Fakultas Ushuluddin dan Filsafat 

adalah, faktor penghambatnya yaitu kurangnya solidaritas dengan sesama 

kader, konflik individu, kurang rasa percaya diri, dan stereotip terhadap 

organisasi lain. Adapun faktor pendukung terjadinya interaksi sosial yaitu 

menambah wawasan dan pengetahuan, serta memperluas relasi pertemanan. 

B. IMPLIKASI PENELITIAN 

Setelah menguraikan beberapa kesi mpulan, maka penulis memberikan 

beberapa saran sebagai berikut: 

1. Masing-masing kader organisasi ekstra harus saling menjalin hubungan 

baik, saling terbuka, dan saling menghargai agar tetap tercipta hubungan 



 

 

yang harmonis antara organisasi HMI, PMII, dan IMM yang berada pada 

lingkung dan naungan yang sama yaitu Fakultas Ushuluddin dan Filsafat. 

2. Kader-kader organisasi ekstra HMI, PMII, dan IMM lebih banyak 

mengadakan kegiatan-kegiatan dalam bentuk kerja sama untuk lebih  

mempererat tali silaturahmi antar kader. 
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DATA INFORMAN PENELITIAN 

 

No 

 

Nama Status 

  1  A. Aidil Fitri Kader IMM Komisariat Ushuluddin Filsafat dan Politik 

2 Nurafni Kader IMM Komisariat Ushuluddin Filsafat dan Politik 

3 Muh. Alfaisal Rahman  

Putra 

Kader IMM Komisariat Ushuluddin Filsafat dan Politik 

4 Ahmad Khaerul Kader IMM Komisariat Ushuluddin Filsafat dan Politik 

5 Muhammad Lutfi 

Hasrah 

Kader PMII Rayon Ushuluddin Filsafat dan Politik 

6 Nurfadilah Kader PMII Rayon Ushuluddin Filsafat dan Politik 

7 Wina Kader PMII Rayon Ushuluddin Filsafat dan Politik 

8 Nur Indah Melani Kader PMII Rayon Ushuluddin Filsafat dan Politik 

9 Khadija Kader HMI Komisariat Ushuluddin Filsafat dan Politik 

10 Nurahmadani Kader HMI Komisariat Ushuluddin Filsafat dan Politik 

11 Rahmi Mutia Kader HMI Komisariat Ushuluddin Filsafat dan Politik 

12 Sahrir Kader HMI Komisariat Ushuluddin Filsafat dan Politik 
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Gambar 1. Foto wawancara dengan A. Aidil Fitri (kader IMM Komisariat 

Ushuluddin Filsafat dan Politik) 

 

Gambar 2. Foto bersama informan Nurafni (kader IMM Komisariat Ushuluddin 

Filsafat dan Politik) 



 

 

 

Gambar 3. Foto wawancara dengan Muh. Alfaisal Rahman Putra (kader IMM 

Komisariat Ushuluddin Filsafat dan Politik) 

 

Gambar 4. Foto wawancara dengan Akhmad Khaerul (kader IMM Komisariat 

Ushuluddin Filsafat dan Politik) 



 

 

 

Gambar 5. Foto wawancara dengan Muhammad Lutfi Hasrah (kader PMII Rayon 

Ushuluddin Filsafat dan Politik) 

 

Gambar 6. Foto dengan informan Nurfadilah (kader PMII Rayon Ushuluddin 

Filsafat dan Politik) 



 

 

 

Gambar 7. Foto dengan informan Wina (kader PMII Rayon Ushuluddin Filsafat 

dan Politik) 

 

Gambar 8. Foto wawancara dengan Nur Indah Melani (kader PMII Rayon 

Ushuluddin Filsafat dan Politik) 



 

 

 

Gambar 9. Foto dengan informan Khadija (kader HMI Komisariat Ushuluddin 

Filsafat dan Politik) 

 

Gambar 10. Foto dengan informan Nurahmadani (kader HMI Komisariat 

Ushuluddin Filsafat dan Politik) 



 

 

 

Gambar 11. Foto wawancara dengan Sahrir (kader HMI Komisariat Us huluddin 

Filsafat dan Politik) 

 

Gambar 12. Foto Dialog Lintas Organisasi 



 

 

 

Gambar 13. Foto kegiatan Bazar Dialog yang diadakan Organisasi PMII Rayon 

Ushuluddin Filsafat dan Politik yang menghadirkan narasumber dari organisasi 

HMI dan IMM Komisariat Ushuluddin Filsafat dan Politik 

 

Gambar 14. Foto Dialog Ngabuburit yang diadakan HMJ Sosiologi Agama dan 

menghadirkan Narasumber dari Organisasi Ekstra HMI dan IMM 



 

 

 

Gambar 15. Foto kegiatan Dialog Lembaga yang diadakan LDF Ar-Rahman yang 

menghadirkan narasumber dari organisasi Ekstra HMI, PMII, dan IMM 

 

Gambar 16. Foto Pamflet kegiatan Bazar dan Diskusi diluar Kampus yang 

menghadirkan narasumber dari beberapa organisasi termasuk organisasi HMI, 

PMII, dan IMM 



 

 

 

 

 

 

Gambar 17. Foto Pamflet dan foto bersama dalam dialog publik yang dilakukan 

diluar kampus yang menghadirkan narasumber dari beberapa organisasi termasuk 

organisasi HMI, PMII, dan IMM 
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