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PEDOMAN TRANSLITERASI 

 

A. Konsonan 

 

 
Daftar huruf arab dan transliterasinya ke dalam huruf latin dapat 

dilihat pada tabel berikut: 

 
Huruf Arab 

 
Nama 

 
Huruf Latin 

 
Nama 

 
 ا

 

Alif 

 

tidak dilambangkan 

 

tidak dilambangkan 

 
 ب

 

Ba 

 

B 

 

Be 

 
 ت

 

Ta 

 

T 

 

Te 

 
 ث

 

Tsa 

 

ṡ 

 

es (dengan titik di atas) 

 
 ج

 

Jim 

 

J 

 

Je 

 
 ح

 

Ha 

 

H 

 

ha (dengan titik di bawah) 

 
 خ

 

kha 

 

Kh 

 

ka dan ha 

 
 د

 

dal 

 

D 

 

De 

 
 ذ

 

żal 

 

Ż 

 

zet (dengan titik di atas) 

 
 ز

 

Ra 

 

R 

 

Er 

 
 ش

 

Za 

 

Z 

 

Zet 

 
 س

 

Sin 

 

S 

 

Es 

 

 



 
 

viii 

 

 

 
 

 ش

 

Syin 

 

Sy 

 

Es dan ye 

 
 ص

 

ṣad 

 

ṣ 

 

es (dengan titik di bawah) 

 
 ض

 

ḍad 

 

ḍ 

 

de (dengan titik di bawah) 

 
 ط

 

ṭa 

 

ṭ 

 

te (dengan titik di bawah) 

 
 ظ

 

ẓa 

 

ẓ 

 

zet (dengan titik di bawah) 

 
 ع

 

„ain 

 

„ 

 

apostrof terbaik 

 
 غ

 

Gain 

 

G 

 

Ge 

 
 ف

 

Fa 

 

F 

 

Ef 

 
 ق

 

Qaf 

 

Q 

 

Qi 

 
 ك

 

kaf 

 

K 

 

Ka 

 
 ل

 

lam 

 

L 

 

Ei 

 
 م

 

Mim 

 

M 

 

Em 

 
 ن

 

Nun 

 

N 

 

En 

 
 و

 

Wau 

 

W 

 

We 

 
 ه

 

Ha 

 

H 

 

Ha 

 
 أ

 

hamzah 

 

‟ 

 

Apostrof 



 
 

ix 

 
 ي

 

Ya 

 

Y 

 

Ye 

 

Hamzah yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi 

tanda apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan 

tanda („). 

B. Vokal 

Vokal bahasa Arab, seperti vocal bahasa Indonesia, terdiri atas 

vocal tunggal atau monoftong dan vocal rangkap atau diftong. Vokal 

tungggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, 

transliterasinya sebagai berikut: 

Tanda Nama Huruf Latin Nama 

  َ ´ Fathah A A 

  َ ¸ Kasrah I I 

  َ ˚ 

 

 

Dammah U U 

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan 

antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu: 

Tanda Nama Huruf Latin Nama 

 fathah dan ya Ai a dan i ي َ   

 fathah dan wau Au a dan u و َ   

C. Maddah 

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya  berupa 
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harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu: 

 

 

 

 

Harkat dan 

Huruf 

 
Nama 

Huruf dan 

Tanda 

 
Nama 

 
 ي / ا

fathah dan alif 

atau ya 

 
A 

a dan garis di 

atas 

 kasrah dan ya I i dan garis di atas ي َ   

 
 و َ   

 
dammah dan wau 

 
U 

u dan garis di 

atas 

 

D. Ta Marbutah 

 
Transliterasi untuk ta marbutah ada dua, yaitu: ta marbutah yang 

hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah, dan dammah, yang 

transliterasinya adalah [t]. Sedangkan tamarbutah yang mati atau 

mendapat harkat sukun transliterasinya adalah [h]. 

Kalau pada kata yang berakhir dengan ta marbutahdiikuti oleh kata 

yang menggunakan kata sandang al- serta bacaan kedua kata itu terpisah, 

maka ta marbutah itu transliterasinya dengan [h]. 

E. Syaddah (Tasydid) 

 
Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab 

dilambangkan dengan sebuah tanda ta sydid (  َ ’ ), dalam transliterasinya 

ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi 

tanda syaddah. 



 
 

xi 

 

Jika huruf ي ber-tasydid diakhir sebuah kata dan didahului oleh huruf 

kasrah (¸ي), maka ia ditransliterasikan seperti huruf maddah (i). 

 

F. Kata Sandang 

 
Kata sandang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ال 

(alif lam ma‟arifah). Kata sandang ditransliterasi seperti biasa, al-, baik 

ketika ia di ikuti oleh huruf syamsiah Maupun huruf qamariah. Kata 

sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata 

sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan 

dengan garis mendatar (-). 

G. Hamzah 

 
Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrop (,) hanya 

berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Bila hamzah 

terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia 

berupa alif. 

H. Penelitian Kata Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa 

Indonesia 

 
Kata istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, 

istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari 

perbendaharaan bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan 

bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. 

Misalnya kata Al-Qur‟an (dari al-Qur‟an), sunnah, khusus dan umum. 

Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks 

Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh. 

 

 



 
 

xii 

 

 

I. Lafz al-Jalalah (  (للاه

Kata “Allah” yang didahului huruf jar dan huruf lainnya atau 

berkedudukan sebagai mudafilaih (frase nominal), ditransliterasi tanpa 

huruf hamzah. Apabila ta marbutah di akhir kata dan disandarkan kepada 

lafz a-ljalalah, ditransliterasi dengan huruf [t]. 

J. Huruf Kapital 

 
Sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (All caps), dalam 

transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan 

huruf capital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku 

(EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal 

nama dari (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan 

kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang 

ditulis dengan huruf capital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan 

huruf awal kata sandangnya. 

Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang 

tersebut menggunakan huruf kapital (AL-). Ketentuan yang sama juga 

berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata 

sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan 

rujukan (CK, DP, CDK, dan DR). 

K. Daftar Singkatan 

 
Beberapa singkatan yang 

dibakukan adalah: swt. = subhanahu 

wa ta„ala 



 
 

xiii 

saw. = sallallahu „alaihi wa sallam 

 
a.s. = „alaihi al-salam 

 

H = Hijrah 

M = Masehi 

SM = Sebelum Masehi 

l. = Lahir tahun (untuk orang yang masih hidup saja) 

w. = Wafat tahun 

QS …/…: 4 = QS al-Baqarah/2: 4 atau QS Ali „Imran/3: 4 

HR = Hadis Riwayat. 
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ABSTRAK 

NAMA : MUTMAINNAH  

 : 30100120078 

JURUSAN : AQIDAH DAN FILSAFAT ISLAM 

JUDUL :Teologi Di Era Digital (Studi atas Fenomena Keberagamaan 

Media Sosial di SMA 11 Pangkaje’ne dan Kepulauan) 

 

 

Dasar berpikir penelitian ini pada pemahaman bahwa teologi sebagai 

interpretasi atau penafsiran terhadap suatu agama berdasarkan  perkembangannya 

tidak hanya membahas isu-isu yang bersifat klasik tetapi dalam ikut merespon 

segala bentuk transformasi dan perubahan zaman yang terjadi dalam kehidupan 

umat beragama. Dari pemahaman tersebut penelitian ini bermaksud mengaitkan 

teologi dengan era digital. Adapun pokok pembahasan meliputi: 1.)Konsep 

teologi di era digital di SMA 11 Pangkaje‟ne dan Kepulauan 2.)Implikasi teologi 

di era digital terhadap perilaku keberagamaan siswa-siswi di SMA 11 Pangkaje‟ne 

dan Kepulauan.  

 

Penelitian ini bersifat kualitatif dengan menggunakan studi kasus dan studi 

korelasional. Pisau analisis dalam penelitian ini menggunakan dua pendekatan 

yaitu: Pendekatan filosofis dan pendekatan teologis. Teknik pengumpulan data 

melalui observasi, survei, dialog dan wawancara untu teknik analisis data 

menggunakan model Milles dan Huberman sedangkan Uji keabsahan data 

dilakukan dengan cara Triangulasi dengan sumber yang lebih menekankan pada 

credibility.  Hasil peneltian menunjukkan bahwa 1.) Keterlibatan teologi di era 

digital dalam penggunaan media sosial terhadap perilaku keberagamaan siswa-

siswi SMA 11 Pangkaje‟ne dan Kepulauan memberi kontribusi dalam mengontrol 

perilaku keberagamaan siswa dari perilaku menyimpang melalui pengoptimalan 

Ibadah dan pengamalan akhlak dan etika dari interpretasi ajara Kristen maupun 

Islam. 2.)Penggunaan yang diperuntukkan sebagai sarana penunjang pembelajaran 

justru memberikan dampak negatif terhadap intelektual dan spiritual siswa 

terutama dalam aspek interaksi sosial dan literasi.  

Implikasi hasil dari penelitian ini ialah diharapkan mampu berdampak 

pada rekontruksi terhadap intelektual pada generasi muda dengan meningkatkan 

minat literasi menggunakan cara terbaru yang selaras dengan kemajuan media 

digital. Hasil penelitian ini diharapkan pula menjadi satu sampel fenomena yang 

tidak menutup kemungkinan terjadi fenomena serupa di jenjang isntansi 

pendidikan yang lebih tinggi. Untuk membuktikan secara ilmiah asumsi tersebut 

maka, perlu dilakukan penelitian berkelanjutan untuk kemudian menemukan 

gejala dan meruuskan metodelogi baru untuk mengatasi dinamika negative dari 

media sosial dalam ruang-ruang pendidikan.  
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BAB I  

PENDUHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Manusia selama hidup akan selalu membutuhkan tiga hal: kebutuhan 

jasmani, kebutuhan intelektual dan kebutuhan spiritual. Tetapi kehidupan manusia 

berubah seiring berkembangnya zaman, kebutuhan intelektual dan spiritual tidak 

lagi menjadi kebutuhan pokok.  

Kemajuan teknologi menawarkan banyak hal, pilihan makanan semakin 

beragam, gaya hidup berpakaian semakin hari semakin mempengaruhi generasi 

muda untuk tampil sesuai tuntutan media sosial, kebutuhan kuota internet untuk 

mengakses berbagai berita viral di media sosial, algoritma media sosial semakin 

menggiring pola pemikiran anak muda untuk selalu monoton. Fakta yang ada 

menunjukkan bahwa membangun intelektualitas dan spritualitas tidak lagi 

menjadi sesuatu yang penting di era digital untuk sebagian besar manusia yang 

lebih banyak hidup dalam dunia maya dibandingkan hidup di dunia nyata.  

Fenomena kurangnya minat literasi yang ditandai dengan lebih banyak 

anak muda yang mengisi waktu senggang untuk berkumpul di restoran atau cafe 

shop untuk bermain game, atau sekedar untuk kebutuhan postingan media sosial 

sehingga perpustakaan tidak lagi menjadi tempat yang wajib anak muda kunjungi 

atau bahkan masjid-masjid sepi akan anak muda.  

Era digital merupakan perpindahan budaya tulisan ke budaya audio-video. 

Disadari atau tidak media digital yang hadir hari ini banyak mengubah gaya hidup 

manusia, tidak hanya dalam cara berkomunikasi tetapi juga dalam interaksi sosial 

lainnya.
1
 Kesibukan manusia berinteraksi dengan media sosial seiring 

berkembangnya teknologi informasi terus meningkat, dalam kehidupan banyak 

orang, segala kegaduhan dalam media sosial berubah menjadi tantangan yang 

                                                           
1
 Kasyianto Kasemin, Agresi Perkembangan Teknologi Informasi Sebuah Bunga Rampai 

Hasil Pengkajian dan Penelitian Tentang Perkembangan Teknologi Informasi, ( Jakarta: PT Fajar 

Interpratama, 2015). H. 7.  
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rumit bagi keheningan spritualitas. Keheningan yang dimaksud dalam hal ini 

adalah suatu kondisi spiritual yang dibutuhkan seseorang ketika berkomunukasi 

dengan Tuhan. Tantangan bagi terwujudnya keheningan adalah pikiran manusia 

yang terus-menerus terganggu dengan masalah kesibukan dan kegaduhan yang 

hadir dalam ruang media sosial bahkan, tidak bisa dipungkiri manusia sekarang 

yang menjadi pengguna media sosial terutama dikalangan remaja tidak jarang 

menempatkan eksistensinya dalam media sosial. 

Bersamaan dengan dekade 1990-an media digital dengan cepat menarik 

banyak perhatian bagi manusia karena menawarkan berbagai fitur baru seperti, 

pengguna media digital dengan mudah membuat website sendiri, melakukan jual 

beli dalam ruang digital dan lain sebagainya.
2
 Manusia sekarang benar-benar 

memasuki dunia bernama media sosial sebagai produk dari perkembangan 

teknologi. Tetapi untuk era baru ini hanya bisa dipahami melalui refleksi 

mendalam untuk kembali berpikir dengan akal sehat demi menghadapi tantangan 

teknologi informasi.  

Dibalik sekian banyak kemudahan dan kesenangan yang disajikan  adalah 

setiap orang sangat mudah belajar apapun asalkan memiliki kemauan untuk 

membangun koneksi dengan “Internet” atau biasa disebut dengan istilah Internet 

of Thing (IoT).
3
 Seseorang mampu belajar dengan mudah bahasa asing melalui 

tutorial yang bisa diakses melalui saluran youtube, media sosial ataupun aplikasi 

pendidikan, begitupun dengan belajar agama, pertanyaan-pertanyaan mengenai 

persoalan keagamaan bisa dengan mudah diakses. Lebih jauh, mengenai 

fenomena keberagamaan yang hari ini diwarnai oleh proses menjadikan agama 

sebagai barang modal yang harus mendatangkan keuntungan atau disebut dengan 

istilah “kapitalisasi agama dalam ruang digital”.
4
 

                                                           
2
 Kasyianto Kasemin, Agresi Perkembangan Teknologi Informasi Sebuah Bunga Rampai 

Hasil Pengkajian dan Penelitian Tentang Perkembangan Teknologi Informasi, ( Jakarta: PT Fajar 

Interpratama, 2015). h. 9.  
3
As‟ad Bukhari, “Islam dan Pembangunan Manusia di Era Globalisasi”, Jurnal Islamic 

Studies”.no.10(2018).h.5.  
4
 Oktarizal Drianus, “Manusia  Di Era Kebudayaan Digital : Interpretasi Ontologis Martin 

Heidegger”, Jurnal Dakwah dan Pengembangan Keagamaan, no.2 (2018): h. 180-181.  
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Konflik sosial yang mengatasnamakan agama sebagai sebuah akar 

masalah seringkali beredar dalam berbagai media sosial dan pada akhirnya 

menjadi konflik yang terbawa dalam kehidupan sosial dalam dunia nyata. Konten   

video yang memuat berita yang tidak benar kemudian postingan yang beredar 

dalam media sosial yang bertujuan memprovokasi umat beragama sangat sering 

ditemukan dan secara langsung memengaruhi cara berpikir para pengguna media 

sosial yang dewasa ini didominasi oleh anak muda atau generasi Z. Media sosial 

berperan banyak dalam proses berpikir anak muda dibandingkan dengan buku-

buku ilmu pengetahuan. Pada faktanya berselancar di media sosial lebih penting 

daripada membuka lembaran buku, smarthphone menjadi barang yang wajib 

dibuka setiap hari dibandingkan dengan Al-Qur‟an. Tidak mengherankan jika 

sebagian besar pengguna media sosial mudah mempercayai berita hoax, terbawa 

dalam konflik dan mudah digiring oleh  algortima media sosial karena cara 

berpikir mereka yang kemudian di arahkan hanya pada satu algortima saja.  

Mengkonfirmasi fenomena tersebut diantara beberapa contohnya, ketika 

mengamati kembali saluran aplikasi youtube yang didalamnya memuat banyak 

motivasi dan penafsiran doktrin agama, film yang berisi nilai-nilai keagamaan, 

dan puncaknya kemudian pakar agama dalam berbagai media sosial yang 

seringkali berbicara mengenai agama tanpa validitas keilmuan. Dengan 

melimpahnya konten agama yang mudah diakses akan sangat sulit melihat dan 

medapatkan kebenaran dalam ruang  kehidupan hari ini yang basisnya Internet of 

Thing. Merumuskan pedoman hidup yang terdapat dalam Islam untuk kemudian 

diterapkan sebagai solusi untuk mengontrol era digital ini ke arah yang 

memberikan manfaat bagi para pengguna media sosial menjadi penting untuk 

dikaji. 

Menurut data terbaru dari hasil penelitian Kementrian Komunikasi dan 

Informatika Republik Indonesia dengan penelitian yang berjudul  “ Keamanan 

Penggunaan Media Digital pada Anak dan Remaja di Indonesia” menemukan 

bahwa sebanyak tiga puluh juta anak-anak dan remaja di Indonesia merupakan 

konsumen internet saat ini menempati kategori teratas media komunikasi. Riset 
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ini menemukan 80% responden yang di survei menggunakan internet dengan 

memaparkan tingginya bukti penyimpangan dalam ruang digital. 
5
 

Tidak mudah mengubah sesuatu yang terlanjur berjalan, kemajuan 

teknologi begitu banyak mempengaruhi kehidupan dan cara berpikir manusia 

dengan berbagai platform digital terutama dalam penggunaan media sosial. Anak-

anak zaman sekarang yang kemudian beralih menjadi  pemeran utama dalam 

penggunaan teknologi sudah terlalu jauh mengikuti arus algoritma dari media 

sosial apalagi yang sifatnya menggiring anak-anak untuk hanya melihat hanya 

satu sisi saja. Hal ini mempengaruhi cara berpikir mereka. Rata-rata pengguna 

media sosial aktif yang memiliki akun dan mahir dalam bermedia sosial seperti 

Instagram, Facebook ataupun Twitter dalam kisaran usia 14 tahun  ke atas untuk 

fenomena yang terjadi di dunia nyata anak-anak usia 8 tahun ke atas sudah mahir 

menggunakan smarthphone dan menonton berbagai video tiktok disebabkan 

kebebasan yang diberikan para orang tua dalam menggunakan smarthphone .  

Fenomena tersebut  memberikan pengetahuan mengenai tantangan dan sisi 

negatif yang ditimbulkan oleh media sosial maka yang menjadi target utamanya 

adalah generasi muda yang sedang berada didalam proses menjalani pendidikan. 

Ini menjadi penting karena kebanyakan dari mereka terjerumus dengan 

kenikmatan menonton konten-konten viral yang menjadi daya tarik daripada 

media sosial yang ketika di perhatikan lebih dalam, tontonan yang mereka tonton 

berjam-jam tidak sedikit  memiliki nilai edukasi yang rendah atau bahkan tidak 

ada. 

  Untuk itu perlu untuk sejak awal memberikan pemahaman yang paling 

dasar mengenai damapak dari pengunaaan media sosial terhadap perilaku 

keberagamaan serta menghadirkan secara mendalam pemahaman tentang aturan-

aturan yang ditawarkan oleh Islam sebagai agama  yang diyakini sebagai 

pedoman dalam berkehidupan semestinya harus benar-benar diterapkan dalam 

                                                           
5
 Kementrian  Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia. “ Keamanan Penggunaan 

Media Digital pada Anak dan Remaja di Indonesia”, Official website kementrian komunikasi dan 

iformatika republik indonesia, https://www.kominfo.go.id/content/detail/3834/siaran-pers-no-

17pihkominfo22014-tentang-riset-kominfo-dan-unicef-mengenai-perilaku-anak-dan-remaja-

dalam-menggunakan-internet/0/siaran-Pers (7 juli 2023).  

https://www.kominfo.go.id/content/detail/3834/siaran-pers-no-17pihkominfo22014-tentang-riset-kominfo-dan-unicef-mengenai-perilaku-anak-dan-remaja-dalam-menggunakan-internet/0/siaran-Pers%20(7
https://www.kominfo.go.id/content/detail/3834/siaran-pers-no-17pihkominfo22014-tentang-riset-kominfo-dan-unicef-mengenai-perilaku-anak-dan-remaja-dalam-menggunakan-internet/0/siaran-Pers%20(7
https://www.kominfo.go.id/content/detail/3834/siaran-pers-no-17pihkominfo22014-tentang-riset-kominfo-dan-unicef-mengenai-perilaku-anak-dan-remaja-dalam-menggunakan-internet/0/siaran-Pers%20(7
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kehidupan generasi muda yang hari ini sedang berada di dunia digital. Fenomena 

yang seringkali terjadi dalam media sosial adalah penyebaran berita hoax yang 

tujuan utamanya adalah menciptakan viralitas dan tidak sedikit yang dari para 

pengguna sosial menjadi korban dari hoax. Padahal ketika kembali pada aturan 

yang ada di dalam Islam perihal tuntunan dalam berbicara dan mengeluarkan 

pendapat sebagaimana dalam Qs. Ahzab/33:70 Allah Swt berbunyi :  

 

ا                                                دِيْدا قىُْلىُْا ق ىْلًا س    و 
نىُا اتَّقىُا اّللّه م  ٰٓا يُّه ا الَّرِيْه  اه                            يه

Terjemahannya:    

“Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan 

ucapkanlah perkataan yang benar” 
6
 

 

Dalam tafsir Ibnu Katsir maksud dari firman Allah Swt dalam  QS. Al 

„Ahzab: 70 bahwa Allah Swt memerintahkan hamba-hambanya yang merasa 

memiliki iman dalam hatinya agar tetap dalam takwa kepada-Nya dan 

menyembah-Nya dengan penyembahan seperti seseorang seolah-olah  melihat-

Nya, dan hendaklah mereka ketika berkata dengan  perkataan yang benar, yang 

jujur, tidak bengkok, tidak pula menyimpang. Lalu Allah menjanjikan kepada 

mereka jika mereka ingin melakukan perintah-perintah-Nya ini, Dia akan 

memberi mereka pahala dengan memperbaiki amal perbuatan mereka. Yakni 

Allah memberi mereka taufik untuk mengerjakan amal-amal saleh, dan bahwa 

Allah akan mengampuni doa-dosa mereka yang terdahulu. Sedangkan dosa yang 

akan mereka lakukan di masa mendatang, Allah akan memberi mereka ilham 

untuk bertobat darinya.
7
 

Salah satu fenomena digital adalah ketakutan tertinggal informasi dalam 

media sosial nama lain dari fenomena ini disebut dengan istilah Fear of Missing 

Out (FoMO). Fear of Missing Out  diartikan sebagai perasaan takut terhadap 

ketertinggalan kesempatan sosial sehingga mendorong individu tersebut untuk 

terus selalu ikut dalam mencari dan mengkomsumsi  berita terbaru tentang segala 

                                                           
6
 Kementrian Agama, Al-Quran dan Terjemahnya, h. 428. 

7
 Al-imam Abu Fida Ismail Ibnu Katsir Ad-Dimasqi, “Tafsir Ibnu Katsir Lengkap”. 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.androidkit.tafsir.ibnukatsir (7 juli 2023).h.33. 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.androidkit.tafsir.ibnukatsir
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sesuatu yang dilakukan oleh setiap orang yang dianggap panutan dalam media 

sosial. Perasaan seperti khawatir mengakibatkan setiap individu yang 

menggunakan sosial media sulit dalam berinteraksi dan menguasai lingkungan 

serta bersilaturrahmi dengan orang lain yang sifatnya positf dalam dunia nyata. 

Terkhusus pada masalah penerimaan terhadap dirinya sendiri. Keikutsertaan 

dalam penggunaan media sosial menjadi sesuatu yang urgen bagi orang-orang 

yang mengalami FoMO baik itu disadari atau tidak. Relasi fenomena FoMO 

dengan penggunaan media sosial dorongan untuk mengikuti berita terbaru dalam 

media sosial akan sangat menyita waktu oleh sebab itu bagi para pengguna media 

sosial yang terkena FoMO waktu 8-10 jam di depan layar gadget akan terasa 

sangat sebentar.
8
 Pada tahun 2017 menurut data yang diberikan oleh sekretaris 

Jendral Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APPJII) bahwa kemajuan 

pertumbuhan orang-orang yang menggunakan internet sebesar 54.6%. Media 

teratas dengan akses terbanyak tercatat 97.4% orang Indonesia menggunakan 

internet untuk berselancar dalam media sosial.
9
 

Berdasarkan data dari APJII (Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet 

Indonesia) menunjukkan kenaikan pengguna internet yang sebagian besar 

mengakses media sosial dan pada faktanya generasi muda yang banyak berperan 

dalam memainkan media sosial. Rata-rata penggunaan smartphone 8-10 jam per 

hari habis dengan hanya mengkases media digital.
10

 Dengan adanya media sosial 

ataupun artifisial intelligent diharapkan mampu untuk mempermudah akses 

informasi dan kemudahan dalam membuat karya yang bisa diakses dalam ruang-

ruang publik tetapi fenomena yang hadir justru berbanding terbalik konten-konten 

yang tidak jelas dan minim manfaat menjadi banyak dikomsumsi oleh pengguna 

media sosial dibandingkan dengan tontonan yang bernilai tuntunan. 

 Kesadaran akan pentingnya mengasah intelektual dan spiritual di era 

digital terutama dalam media sosial seharusnya menjadi fokus penting bagi setiap 

                                                           
8
 Juditya Anggita Savitri, “ Fear Of Missing Out dan Kesejahteraan Psikologis Individu 

Pengguna Media Sosial di Usia Emerging Adulthood” Acta Physicologia, no.1.( 2019): h. 86. 
9
 Asrini Mahdia, “Pengaruh Konten Influencer di Media Sosial Terhadap Kesejahteraan 

Psikologis Remaja Akhir”, Jurnal Ilmiah Psikologis, no. 2.( 2018): h.173.  
10

 Survei Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII). “ Survei Pengguna 

Layanan Internet di Indonesia”. Situs resmi APJII. https://survei.apjii.or.id/  ( 29 Desember 2023). 
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instansi pendidikan  karena, anak-anak muda sekarang banyak menghabiskan 

waktu di depan smartphone menonton konten-konten minim pengetahuan 

daripada duduk nyaman dengan membaca buku. Artinya penting untuk 

memahami situasi keberadaan yang ada sekarang. Bukan hal yang tidak mungkin 

untuk mengubah algoritma media sosial dengan tontonan dan literasi yang bersifat  

edukatif untuk menghindari kebodohan dalam hal-hal yang sifatnya praktis 

ataupun yang bersifat teoritis.  

Untuk itu perlu memikirkan kembali tujuan Nabi Muhammad Saw di utus 

di muka bumi denga membawa misi utama adalah melawan kejahiliyahan 

(kebodohan). Islam begitu menentang kebodohan maka dari itu, fenomena minat 

literasi yang rendah dikalangan anak muda kemudian masalah buta huruf yang 

masih sangat tinggi di beberapa tempat dana kalangan, seharusnya menjadi hal 

perlu menjadi fokus daripada instansi pendidikan.  

Menghubungkan teologi dan modernitas menjadi sebuah keharusan. 

Teologi merupakan interpretasi terhadap doktrin-doktrin dari suatu agama harus 

merespon isu-isu yang dihadirkan oleh modernitas. Kerangka berpikir terhadap 

agama memberi pengaruh substansial terhadap peradaban ummat terutama 

generasi muda akan melanjutkan peradaban.
11

  

Perubahan zaman menuntut untuk setiap orang bersiap menghadapi 

berbagi bentuk perubahan dalam berkehidupan, hubungan antara masyarakat 

beragama ataupun hubungan antar sesama umat beragama, seringkali dijadikan 

sebagai bahan untuk membuat viralitas dalam media sosial. Penjelasan agama 

yang sifatnya teoritis dan ditindak lanjuti dalam praktek berkehidupan sering tidak 

selaras. Ketidakselarasan itulah yang menjadi sumber dari konflik-konflik antar 

umat beragama. 

Konsep teologi yang berdinamika dengan era digital dan keterlibatannya 

dalam merespon isu-isu kemanusiaan dalam konteks era digital sebagaimana 

                                                           
11

 Saduran ini berasal dari teks buku  Muhaemin Latif , Ragam Paham dalam Teologi 

Modern, (Yogyakarta : Penerbit Quantum, 2022),  h. 6. 
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agama dan teknologi adalah studi yang berbeda tetapi berada dalam satu 

kehidupan yang mewarnai dinamika cara hidup umat manusia. Pada dasarnya 

agama tidak hanya mengatur bagaimana manusia beribadah sebagai bentuk 

penyembahan kepada Tuhan melainkan juga mengatur tingkah laku penganutnya 

dalam berkehidupan. Dalam penelitian ini akan lebih membahas interaksi sosial 

umat beragama dalam era digital. 

Tidak mudah untuk menyatukan antara teologi dan modernitas karena 

secara kerangka berpikir berbeda. Sains memiliki logika tersendiri yang mana 

menitikberatkan pada fakta yang mampu diindera oleh manusia atau singkatnya 

bersifat empiris-material sedangkan, teologi memiliki kerangaka berpikir yang 

bersifat subjektifitas berbasis pada keyakinan. Perlu ditegaskan bahwa sampai 

kapan pun antara teologi dan sains tidak akan bisa terjadi relasi integritas atau 

penyatuan karena dari segi metodelogi yang berbeda. Tetapi, bukan tidak 

mungkin untuk mempertemukan keduanya dengan cara yang paling efektif 

dengan relasi dialektika artinya, mendialogkan sains dan teologi agar keduanya 

saling mengkontruksi peradaban yang lebih humanis. 

Teologi digital hadir sebagai konsep untuk menghadirkan nilai-nilai agama 

dalam problematika yang hadir pada era era digital. ketidaksesuaian antara konsep 

aturan yang ada didalam Islam dengan cara berpikir dan perilaku yang 

ditunjukkan oleh sebagian orang yang hidup di era digital pada faktanya ada 

begitu banyak isu-isu kemanusiaan yang lahir dari penggunaan  media sosial 

seperti hoax, post truth, bulliying sampai isu keberagamaan dan beberapa 

polarisasi dalam media sosial yang penting untuk menghadirkan agama di 

dalamnya sebagai solusi yangd apat menghadirkan aturan-aturan dalam abad 

teknis.  

Konsep teologi dan era digital pada penelitian ini menjadi salah satu 

pokok pembahasan yang akan dianalisis melalui analisis filsafat untuk 

menemukan makna berdasarkan pada fenomena yang hadir.  Keberagamaan dan 

media sosial juga menjadi satu bahasan inti dan indikator terakhir dari penelitian 

ini setelah menemukan konsep maka yang terakhir adalah implikasi atau 
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keterlibatan teologi  di era digital dalam memengaruhi perilaku keberagamaan 

siswa-siswi SMA 11 Pangkajen‟ne yang termasuk generasi  milenial.  

B. Fokus Penelitian Dan Deskripsi Fokus  

Berdasarkan judul penelitian skripsi ini, maka dapat dirumuskan fokus 

penelitian sebagai berikut : 

1. Konsep teologi di era digita di SMA 11 Pangkaje‟ne dan 

Kepulauan 

2. Dampak penggunaan media sosial dalam memengaruhi 

perilaku keberagamaan siswa-siswi SMA 11 Pangkaje‟ne dan 

Kepulauan 

Berdasarkan fokus penelitian, untuk menghindari meluasnya pembahasan 

penelitian maka peneliti dalam hal ini mendiskripsikan deskripsi focus dalam 

bentuk matriks sebagai berikut.  

 

Table 1. Matriks fokus penelitian  

Focus Penelitian Deskripsi  Fokus 

Konsep Teologi di Era Digital 1. Konsep teologi dalam era 

digital 

Gambaran umum SMA 11 

Pangkaje‟ne dan Kepulauan 

1. Profil SMA 11 Pangkaje‟ne 

dan Kepulauan 

2. Kondisi Keberagamaan dan 

Media sosial SMA 11 

Pangkaje‟ne dan Kepulauan 

Implikasi teologi di era digital dalam 

keberagamaan media sosial 

1. Positif 

2. Negatif 

 

C. Rumusan Masalah  

Untuk menjabarkan pokok permasalahan yang akan diteliti, maka dipandu 

melalui pertanyaan sebagai berikut:  
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1. Bagaimana latar belakang teologi di era digital di SMA 11 Pangkaje‟ne dan 

Kepulauan?  

2. Bagaimana implikasi teologi di era digital dalam memengaruhi perilaku 

keberagamaan siswa-siswi di SMA 11 Pangkaje‟ne? 

D. Kajian Pustaka/ Penelitian Terdahulu 

Sebagai acuan dalam melakukan penelitian maka penulis menggunakan 

penelitian terdahulu untuk mengamati teori-teori dan metodelogi penelitian yang 

pernah digunakan. Berikut format abstrak riset terdahulu dan beberapa jurnal 

terkait yang menurut penulis berkaitan dengan masalah yang akan diteliti.  

Pertama, dalam peneltian yang dilakukan oleh  Egi Sukma Baihaki 

berjudul “Islam Dalam Merespons Era Digital: Tantangan Menjaga Komunikasi 

Umat Beragama di Indonesia”. Dalam studi ini berisi tentang analisis tantangan 

umat yang menganut keyakinan terhadap suatu agama dalam upaya meningkatkan 

dan menjaga cara berkomunikasi dan berinteraksi dalam era digital dengan 

menggunakan pendekatan studi literatur dalam pengkajiannya. Hasil daripada 

studi ini menyajikan data riset oleh kajian Pusat dan Perubahan Sosial UMS di 

tahun 2017 dari Dari 57 akun twitter 44% menyalurkan pesan yang mengadung 

unsur radikal dan 4% menjadi konsumen dari pesan radikal. Pesan-pesan yang 

bersifat radikal tersebut dihasilkan dan disalurkan oleh akun samaran sosial media 

dengan mengatasnamakan golongan tertentu.
12

 Pembeda penelitian terdahulu 

dengan penelitian ini adalah dalam hal fokus penelitian dan dari segi metodelogi 

penelitian. Penelitian terdahulu memfokuskan pada Islam dalam merespon era 

digital dengan membahas secara keseluruhan masalah era digital dengan studi 

literatur sedangkan penelitian ini fokus pada masalah perilaku keberagamaan 

generasi muda dalam hal ini siswa-siswi dalam suatu instansi pendidikan yang 

terpengaruh dengan media sosial yang turut menggiring perilaku keberagamaan 

dan tujuan penelitian ini adalah menganaisis latar belakang teologi di era digital 

dan implikasi teologi digital terhadap perilaku keberagamaan dengan metodelogi 

penelitian kualitatif.  

                                                           
           

12
 Egi Sukma Baihaki, “Islam dalam Merespons Era Digital: Tantangan Menjaga 

Komunikasi Umat Beragama di Indonesia”, Jurnal kajian sosial keagamaan 3, no.2 (2020) : 

h.185-208.  
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Kedua, Penelitian yang dilakukan oleh Judithya Anggita Savitri berjudul 

“Fear of Missing Out dan Kesejahteraan Psikologis “Pendekatan kuantitatif 

digunakan dalam penelitian dengan jenis penelitian kolerasional. Hal ini 

menunjukkan saat individu memiliki presentasi FoMO yang rendah, maka ia 

mempunyai ketenangan jiwa yang lebih tinggi dibandingkan dengan presntasi 

FoMO ang presentasinya lebih tinggi.
13

 Sisi yang berbeda dari penelitian ini untuk 

penelitian terdahulu metodelogi penelitian kuantitatif digunakan dalam riset ini 

dan objek yang diteliti adalah mengenai kesehatan psikologis bagi pengguna 

media sosial. Hasil daripada penelitian terdahulu ini mengacu pada tingkat 

perhitungan Fear of  Missing Out dalam memengaruhi kesejahteraan psikologis 

sedangkan hasil yang ingin ditemukan dalam penelitian ini adalah implikasi 

teologi di era digital terhadap perilaku keberagamaan media sosialseta latar 

belakang dan substansi teologi di era digital.  

Ketiga, Penelitian Ulya berjudul “Post-truth, Hoax, dan Religiusitas di 

Media Sosial”. Popularitas post-truth inilah yang kemudian mempengaruhi nalar 

publik dunia. Akhirnya hoax akan mempengaruhi dan mengontruksi cara 

beragama bagi para pengguna media sosial yang tidak didik dengan pikiran kritis. 

Solusi yang ditawarkan adalah diperlukan upaya-upaya membangun budaya 

konfirmasi dalam ruang publik yang nyata dengan melihat informasi berdasarkan 

logika dan etika sehingga tercipta satu cara berpikir kritis dan terbuka.
14

 Penelitian 

terdahulu ini relevan dengan penelitian yang akan dilakukan karena juga 

membahas tentang beberapa fenomena yang terjadi dalam era digital  Perbedaan 

penelitian ini dapat telihat dengan jelas dari sisi fokus masalah dari kedua 

penelitian. Penelitian terdahulu memfokuskan pada religiusitas dan dan dampak 

era digital bagi masyarakat sedangkan untuk penelitian ini lebih memfokuskan 

sasaran penelitian kepada generasi muda yang sedang menjalani pendidikan.  

                                                           
13

 Judithya Anggita Savitri, “Fear of Missing Out dan Kesejahteraan Psikologis Individu 

Pengguna Media Sosial di Usia Emerging Adulthood”, Acta Physicologia 1, no.1 (2019) : h. 89-

96.  
14

 Ulya, “Post-truth, Hoax, dan Religiusitas di Media Sosial”,Jurnal Ilmu Akidah dan 

Keagamaan 6, no. 2 (2018) : h.283-302. 
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Keempat, Dalam penelitian Paisal dengan judul “Dampak Media Sosial 

Terhadap Perilaku Keberagmaan Remaja (Studi Kasus di Desa Barakke 

Kec.Lamuru, Kab. Bone)”. Penelitian dalam bentuk skripsi ini memiliki tujuan 

untuk mengetahui bagaimana apa saja perilaku keagamaan remaja di sebuah desa 

yang terletak di Kab. Bone dan mengungkap dampak negatif menggunakan sosial 

media dengan menggunakan tinjauan akhlak keagamaan.
15

 Sedangkan penelitian 

ini bertujuan untuk menghadirkan konsep teologi di era digital dalam instansi 

pendidikan sehingga penulis dapat menganalis implikasi teologi di era digital 

terhadap fenomena perilaku keberagamaan siswa-siswi SMA 11 Pangkaje‟ne 

dianalisis dengan menggunakan pendekatan teologis dan filosofis. 

Kelima, Penelitian Istika Ahdiyanti dan Ida Waluyati berjudul “Perilaku 

Keagamaan dan Fenomena Media Sosial TikTok Pada Generasi Z”. Fokus utama 

riset ini adalah platform tik tok  dan pengaruhnya terhadap cara bersikap 

keagamaan. Letak perbedaan tersebut dari penelitian ini  dari segi  latar belakang 

dan fokus masalah yang diteliti. Dasar penelitian ini karena melihat penggunaan 

aplikasi media sosial khususnya aplikasi tik tok yang membombastis pertumbuhan 

digital alih-alih membawa pengaruh positif justru menjadi boomerang bagi 

penggunanya termasuk dalam fenomena perilaku keberagamaan. Jenis  penelitian 

yang digunakan adalah peneltian lapangan dengan mengumpulkan data melalui 

hasil diskusi dengan lima orang dianggap memiliki relasi seperti guru, orang tua, 

dan siswa, kemudian lebih lanjut melalui observasi langsung di lapangan dan 

terakhir dokumentasi. Sedangkan peneltian yang akan diteliti dalam tulisan ini 

lebih fokus kepada konsep teologi di era digital dan implikasinya terhadap 

perilaku keberagamaan media sosial dan lebih fokus mengakomodir dampak dari 

media sosial tidak hanya aplikasi tik tok. 
16

 

E. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian  

Adapun tujuan dan kegunaan penelitian sebagai berikut: 

                                                           
15

 Paisal, Skripsi, “Dampak Media Sosial Terhadap Perilaku Keberagmaan Remaja (Studi 

Kasus di Desa Barakke Kec.Lamuru, Kab. Bone)”,(Makassar, Universitas Muhammadiyah 

Makassar, 2020) 

            
16

 Istika Ahdiyanti, Ida Waluyati, Perilaku Keagamaan dan Fenomena Media Sosial 

TikTok Pada Generasi Z, Jurnal Sosioreligius 4, no. 2 (2021) : h. 75-83. 
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1. Tujuan  

a. Untuk memahami konsepsi teologi di era digital di SMA 11 

Pangkaje‟ne dan Kepulauan. 

b. Untuk mengetahui implikasi teologi di era digital dalam 

memengaruhi perilaku keberagamaan media sosial siswa-siswi 

SMA 11 Pangkaje‟ne dan Kepulauan.  

2. Kegunaan Penelitian 

Penulis berharap banyak dari terlaksananya peneltian ini untuk mampu 

berguna dalam hal; kegunaan ilmiah dan kegunaan praktis.  

a. Dalam aspek ilmiah dengan terlaksananya penelitian ini proses serta 

hasilnya disajikan dalam bentuk tulisan maka, akan berguna untuk 

dijadikan sebagai referensi dan landasan untuk peneliti yang ingin 

melakukan penelitian dengan objek penelitian yang memiliki korelasi.  

b.  Aspek praktis, dari penelitian ini penulis berharap hasil dan solusi 

yang ditawarkan dalam penelitian ini dapat direalisasikan oleh instansi 

pendidikan dan tidak hanya berguna sebagai bahan bacaan.  
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BAB II  

TINJAUAN  TEORITIS 

 

A. Teologi  

1. Pengertian Teologi  

Istilah teologi berasal dari dua akar kata istilah Yunani yaitu, theos dan 

logos. Theos yang memiliki arti „Allah‟ atau „Ilah‟ sedangkan logos berarti 

perkataan atau wacana. Jadi gabungan dari dua kata tersebut membentuk makna 

bahwa istilah teologi adalah “wacana yang bersifat ilmiah mengenai Allah atau 

ilah-ilah.” 
17

 Istilah teologi diterima sebagai salah satu istilah yang baku dalam 

Sejarah pemikiran kekristenan. Dalam perjalanan prosesnya teologi telah 

menimbulkan kemajemukan interpretasi dan pemaknaan. Istilah mengenai teologi 

pada awalnya popular dalam kajian agama-agama untuk memberikan interpretasi 

terhadap berbagai pokok ajaran agama yang relasinya berhubungan langsung 

antara manusia dan Tuhan. Bagi sebagian orang teologi diidentikkan dengan 

agama Nasrani, karena pada mulanya diskursus tentang teologi dimulai dari 

kalangan gereja eropa yang pertama kali mempopulerkan istilah teologi kepada 

para jemaahnya.
18

 

Dalam agama Islam istilah teologi disepadankan dengan ilmu kalam atau 

ilmu ushuluddin yang membahas tentang keimanan kepada Allah Swt. Walaupun 

sebenarnya, selain Nasrani dan Islam umat Yahudi juga mengenal teologi yang 

kalangan mereka menyebutnya dengan istilah “ Teologi Yahudi” (Jewish 

Theology) artinya istilah teologi sebenarnya adalah istilah bersama, tidak hanya 

dimiliki oleh agama tertentu saja. 
19

 

Teologi adalah sebuah interpretasi atau penafsiran terhadap suatu agama. 

Konteks yang perlu dipahamai sebagai dasar berpikir bahwa teologi berbeda 

                                                           
17

 Drewes, Julianus Mojau, Apa itu Teologi? Pengantar ke Dalam Ilmu Teologi, (Jakarta: 

PT BPK Gunung Mulia,2007), h. 25. 
18

 Nurcholish Madjid,  Khasanah Intelektual Islam, (Jakarta : Yayasan Pustaka Obor 

Indonesia,2019), h. 43.  
19

 Nurcholish Madjid,  Khasanah Intelektual Islam, (Jakarta : Yayasan Pustaka Obor 

Indonesia,2019), h. 44.  
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dengan agama sebab, agama adalah sesuatu yang sakral dan mutlak kebenarannya 

sementara untuk disiplin teologi adalah sesuatu yang berubah-ubah dan 

kebenarannya bisa saja keliru karena argumentasi dalam teologi adalah hasil 

pemikiran manusia yang pada hakikatnya serba terbatas.
20

 

2. Ruang Lingkup Teologi  

Pembahasan awal mengenai ruang lingkup teologi mengambil topik 

bahasan tentang isu-isu ketuhanan yang bersifat klasik. Misalnya, dalam islam 

pembahasan ilmu kalam mengenai diskursus dosa besar, teodisi, kekuasaan 

mutlak Tuhan, dan berbagai diskursus yang membahas tentang eksistensi Tuhan. 

Dalam teologi Kristen pokok pembahasan teologinya membahas tentang tolak 

ukur bagi kehidupan Nasrani yang benar. Spritualitas Kristen mengarahkan 

pengikut kristus untuk hidup lahir-batin dalam kehadiran Allah, terarah pada 

damai Sejahtera Allah di Tengah pergumulan, pengharapan, dan penderitaan 

dunia ini.  

Setidaknya ada tiga unsur pokok dalam pembahasan teologi Kristen yang 

mengkhususkan kajiannya pada aspek spiritual yaitu : Pergaulan yang teratur 

dengan Alkitab, pergumulan penuh kasih dengan dunia, doa yang jujur kepada 

Allah.
21

 Teologi gereja-gereja Ortodoks Rusia dan Ortodoks Yunani, yang mana 

diskursus bahasannya menekankan pada mistis penginjil Yohanes dan Litugi Suci, 

tidak dibahas.
22

  

Lantas dalam era digital seperti apa ruang lingkup pembahasan teologi? 

Teologi sebagai disiplin ilmu seiring dengan periodesasi perkembangan zaman 

harus berdinamika dan berdialog dengan setiap perubahan seiring bergantinya 

zaman. Maka isu-isu klasik mengenai interpretasi terhadap  agama yang 

mengkhususkan pembahasan tentang hubungan manusia dengan Tuhannya 

berganti menjadi isu-isu humanis yang menekankan pada diskursus yang timbul 

                                                           
20

 Muhaimin Latif, Ragam Paham dalam Teologi Modern, (Yogyakarta: Penerbit 

Quantum, 2020): h. 2.   
21

 Drewes, Julianus Mojau, Apa itu Teologi? Pengantar ke Dalam Ilmu Teologi, (Jakarta: 

PT BPK Gunung Mulia,2007), h. 29-30. 
22

 Drewes, Julianus Mojau, Apa itu Teologi? Pengantar ke Dalam Ilmu Teologi, (Jakarta: 

PT BPK Gunung Mulia,2007), h. 34. 
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dari dinamika dan problematika umat dengan zaman yang mengitarinya. 

Misalnya, muncul teologi Pembangunan, teologi tanah, teologi transformatif, 

teologi perdamiaan yang semuanya dekat dengan realitas sosial. 
23

 

Fakta yang terjadi bahwa agama menjadi sumber konflik dalam kehidupan 

manusia di dunia nyata maupun di dunia maya. Sehingga konsep moderasi agama 

selalu menjadi topik yang paling sering dan urgent untuk terus dibahas dan 

direalisasikan dalam kehidupan umat. Pemicu konflik yang mengatasnamakan 

agama tertentu bermula dari pemanfaatan teknologi menyimpang dari yang 

seharusnya. Misalnya, berita bohong yang beredar dalam media sosial dalam 

1konteks perbedaan yang kemudian dihilirisasi menjadi sebuah konflik.  

B. Era Digital  

1. Perkembangan Era Digital  

Digitalisasi adalah proses pengalihan dari analog ke digital dengan 

menggunkan teknologi dan data digital dengan system pengoperasian secara 

otomatis dan terkomputerisasi. Perkembangan era digital diawali dengan 

munculnya abad tekhnik atau abad modern. Marshall Hodgson berpendapat 

bahwa abad tekhink terjadi karena adanya “ transmutasi” yang amat dipercepat 

yang karena berbagai hal tertentu “ kebetulan” dimulai dari Eropa Barat Laut dan 

transmutasi itu terjadi akibat investasi inovatif di Eropa pada abad ke-16 yang 

meliputi aspek mental (kemanusiaan) dan aspek material.
24

 

Menurut santoso “tidak mudah mengubah gaya hidup manusia dari 

generasi ke generasi dan kemajuan teknologi ikut serta memengaruhi cara 

pandang, cara berpikir, dan akselerasi neuron otak dalam memberikan umpan 

balik terhadap setiap perubahan dan kemajuan teknologi tersebut”.
25

 

Memasuki abad modern dan ikut serta mengambil bagian di dalamnya 

bukanlah persolan pilihan, melainkan sebuah keharusan sejarah. Kemodernan 

                                                           
23

 Amin Abdullah,  Falsafah Kalam di Era Postmodernisme, (Yogyakarta: Pustaka 

Pelajar,1997): h. 79.  
24

 Nurcholis Madjid, Khazanah Intelektual Islam, (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor 

Indonesia, 2019): h . 71 
25

Muhammad Danuri, “ Perkembangan dan Transformasi Teknologi Digital”, Jurnal 
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bukanlah suatu monopli tempat atau kelompok manusia tertentu melainkan selalu 

ada tempat-tempat atau kelompok manusia lain untuk ikut serta didalamnya.  

Karena modernism mensyaratkan perubahan yang sifatnya terlembagaan, maka 

sendirinya asumsi paling dasar ialah perubahan dan ketidaktetapan. Kerangka 

berpikir abad modern didasarkan pada rasionalisme segalanya dilihat dari yang 

bisa dindera oleh panca Indera  dan kekurangan yang paling serius dari abad 

modern adalah tentang kemanusiaan yang paling mendalam, yaitu bidang 

kerhohanian atau keagamaan. Akal dalam abad tekhnik memainkan peran utama 

dalam kehidupan umat manusia sehingga hal-hal yang sifatnya subjektif tidak lagi 

menjadi hal yang sentral.  

Secara keseluruhan abad modern adalah era dimana tegaknya corak 

pemikiran filsafatnya yang coraknya antroposentrisme. Manusia menjadi titik 

pusat dalam kajiannya. Kemampuan akal menjadi sesuatu yang diandalkan dalam 

era modern. Manusia adalah makhluk cerdas yang selalu mencari dan 

meningkatkan kemampuannya guna memudahkan setiap aktivitasnya segalanya 

dilakukan eksperimen untuk mencapai efisiensi dan efektifitas dengan jumlah 

tenaga yang seminimal mungkin. Teknolgi hadir karena kemalasan manusia, 

aplikasi komunikasi digital dan terobosan-terobosan baru teknologi hadir untuk 

mengurangi beban manusia  dan mempercepat akselerasi komunikasi. 

Dari masa ke masa perkembangan teknologi terus berkembang mulai dari 

era teknologi pertanian, era teknologi industri, era teknologi informasi dan era 

teknologi informasi dan komunikasi.
26

 Perkembangan  teknologi pada dasarnya 

dimulai dari proses yang paling sederhana dalam kehidupan sehari-hari sampai 

kepada tingkat pemenuhan kepuasan sebagai individu sebagai makhluk sosial. Era 

milenium sebagai era digital yang hadir sejak tahun 2000 sebagai puncak 

kemajuan perkembangan teknologi, teknologi dan telekomunikasi menjelma 

sebagai trend kehidupan setiap individu. Berbagai aktivitas dipermudah mulai dari 

komunikasi, informasi, edukasi, hiburan sampai kepada transaksi sehingga 

kebutuhan yang sifatnya paling pribadi sekalipun terlayani oleh teknologi. Sekali 

                                                           
26

 Muhammad Danuri, “ Perkembangan dan Transformasi Teknologi Digital”, Jurnal 

Infokam3, no.2. h. 116.  
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lagi, teknologi meminimalisir pengeluaran tenaga manusia dan memenuhi 

kemalasan manusia.  

Sebagian besar manusia kian sibuk beraktivitas dengan smarthphone dan 

terus terkoneksi dengan dunia maya, maka secara otomatis lambat laun akan 

kehilangan „sisi manusianya‟ ketika sedang berhadapan dengan dunia nyata. 

Kemajuan teknologi informasi, seperti Internet Of Thing, big data, Smart City dan 

yang paling popular akhir-akhir ini ialah Artificial Intelligent (AI) berdampak 

pada perubahan perilaku terhadap lingkungan yang bersifat volatilitas, 

ketidakpastian, kompleksitas dan ambiguitas. Setiap individu di era digital pada 

faktanya membutuhkan teknologi digital yang mana dalam prosesnya akan 

berdampak pada bagi perkembangan tubuh manusia khususnya pada otak dan 

perilaku.  Inilah era dimana manusia cenderung menjadikan teknologi sebagai 

kebutuhan paling fundamental, manusia dalam era ini bergantung pada fasilitas 

yang disediakan oleh teknologi sebagai pendukung utama dalam aktivitasnya.  

2. Media Sosial  

1. Gambaran Umum Media Sosial 

B.K Lewis dalam karyanya yang bertajuk “Social Media and Strategic 

Communication Attitudes and Perceptions Among College Students” yang terbit 

pada tahun 2010 menyatakan, bahwa media sosial ialah label yang merujuk 

kepada teknologi digital yang berpeluang membuat semua orang untuk saling 

terkoneksi melakukan interaksi, produksi dan berbagi pesan.
27

  Media sosial 

termasuk dalam alat komunikasi yang paling mudah mengkoneksikan  dua orang 

atau lebih untuk melakukan interaksi dari jarak jauh maupun dari jrak dekat 

melalui berbagai fitur seperti fitur chat, video call, dan fitur update story. Jejaring 

media sosial terbesar untuk saat ini dan paling sering digunakan oleh generasi 

milenial adalah instagram, X, Youtube, Whatsapp, dan Facebook.  Aplikasi 

tersebut memungkinkan para pengguna untuk berkomunikasi baik melalui 

komentar, like, chat sampai pada video call.  Berbagai kepentingan menyatu 

dalam media sosial. Setiap pengguna media sosial jelas memiliki kepentingan 

                                                           
27

 Putri Agung Permatasari, dkk., “Survei Tentang Analisis Pada Media Sosial” , Majalah 

Ilmiah Teknologi Elektro, 02 Juli 2021. DOI: https://doi.org/10.24843/MITE.2021.v20i02.P01.( 3 

Desember 2024).  
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baik itu bermotif edukasi, viralitas, ekonomi, popularitas atau sekedar ikut 

menjadi penikmat konten-konten media sosial.  

Menurut Kaplan dan Heinlein ada 6 jenis media sosial yang 

diklasifikasikan berdasarkan fitur dan kegunaan yang ditawarkan kepada generasi 

pada era digital adalah sebagai berikut:   

1. Proyek Kolabarasi 

Media sosial ini berbasis website yang dapat memberi izin kepada 

user untuk menambah, mengubah ataupun menghapus konten-

konten yang yang ada pada website tersebut. Misalnya Wikipedia 

dan blog pribadi  

2. Blog dan Microblog   

Media sosial ini tampil dalam bentuk aplikasi yang memberikan 

fitur untuk pengguna lebih bebas mengekspresikan sesuatu di 

aplikasi ini seperti curhat, kritik terhadap pemerintah ataupun 

saran. Contohnya Twitter. 

3. Konten  

Fitur pada website ini dimana pengguna dapat saling berbagi 

konten video baik itu yang bersifat edukasi, agama, hiburan 

ataupun seputar promosi, salah satu contohnya adalah Youtube.  

4. Situs Jejaring Sosial  

Jenis aplikasi ini dirancang untuk pengguna dalam berbagi 

informasi pribadi baik itu melalui foto maupun video  sehingga 

dapat terhubung dengan orang lain. Contoh dari alikasi ini ialah 

Facebook.  

5. Virtual Game World  

Aplikasi yang mengrepleksikan lingkungan 3D, dimana user bisa 

muncul, dimana pengguna dapat muncul dalam bentuk avatar yang 

diinginkan dan berinteraksi dengan orang lain seperti di dunia 

nyata, salah satu contoh konkritnya ialah seperti pada aplikasi 

game online.  

6. Virtual Social World  
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Aplikasi ini memberikan fitur dimana manusia bisa merasa hidup 

di dunia virtual, sama halnya pada game online namun, Virtual 

Social World lebih bebas dan lebih ke aspek kehidupan. Misalnya 

aplikasi Second Life.
28

 

Antony Mayfield, media sosial adalah tentang menjadi manusia. Manusia 

biasa berbagai informasi, gagasan, berdialog, bekerjasama dan berklaborasi untuk 

menciptakan pemikiran, kreasi dan menemukan sesorang yang bisa menjadi 

sahabat atau membentuk komunitas.
29

 Dari pernyataan ini pada fakta yang ada 

media sosial memberikan polarisasi bagi para penggunanya. Polarisasi tersebut 

berjalan menggunakan sebuah algoritma yang menggiring para penikmat media 

sosial untuk berada pada satu titik yang sama.  Misalnya dalam konteks ketika 

seseorang dalam sehari menonton terus menerus video tentang idol korea pada 

aplikasi tik tok ataupun instagram maka algoritma aplikasi tersebut terus 

menampilkan video yang hampir sama setiap kali seseorang itu membuka aplikasi 

instagram atau tik tok. Artinya terjadi polarisasi untuk memengaruhi dan 

mengontrol cara berpikir dengan satu arah saja. Sebagaian besar pengguna media 

sosial tidak menyadari adanya polarisasi karena mereka menikmati alur polarisasi 

yang pada era lebih banyak menyesatkan dan membuang waktu para pengguna 

media sosial.  

Akselerasi informasi dari berbagai negara melalui media sosial 

memudahkan budaya asing masuk dan saling mempengaruhi budaya antar negara. 

Misalnya budaya berpakaian dan berpenampilan yang masuk ke Indonesia 

sebagian besar berasal dari media sosial yang di transfer dari negara-negara yang 

dipandang sebagai sebuah negara yang memegang tren berpakaian yang paling 

banyak diminati. Cara pandang manusia era digital dipengaruhi oleh hal-hal yang 

sifatnya viral di media sosial, semakin sebuah postingan mendapat like dan 

                                                           
28
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komentar positif maka akan semakin banyak pula orang yang ikut tertarik dan 

mempraktekkan dalam dunia nyata.  

Media sosial menginput semua sisi kehidupan manusia, bahkan sesuatu 

yang paling  sakral pun dalam hal ini agama harus ikut berdialog dengan 

perkembangan dan fitur-fitur media sosial ataupun aplikasi digital. Misalnya 

Aplikasi Al-Qur‟an, aplikasi tafsir dan beberapa video dakwah yang tersebar di 

youtube sedangkan dalam konteks etika, keterbukaan informasi melalui video 

ataupun tulisan dalam media sosial tidak sedikit yang mengarah kepada sindiran 

yang tidak baik kepada agama ataupun penganut agama tertentu yang pada 

akhirnya menghasilkan konflik antar agama. Penyampaian informasi bisa melalui 

postingan video atau yang paling mengkhawatirkan para pengguna tidak memiliki 

batasan kepemilikan akun media sosial, hal ini yang menyebabkan banyaknya 

ujaran kebencian mengatasnamakan agama dari akun pengguna dengan nama 

samaran.  

2. Laju Perkembangan Media Sosial di Era Digital 

Perkembangan teknologi informasi ditandai dengan semakin padat 

manusia berkomunikasi menggunakan alat digital dan aplikasi digital seiring 

perkembangan zaman. Pada era digital hampir semua aktvitas manusia berbasis 

digital. Internet menjadi pondasi yang menghubungkan miliar pengguna di 

seluruh dunia, media sosial mendominasi tren penggunaan internet. Platform 

digital dalam perkembangannya mengalami peningkatan peran dalam dunia 

ekonomi termasuk juga media sosial mengingat semakin banyak konsumen yang 

menggunakan media sosial, bisnis dari semua jenis terlibat dalam media sosial.
30

  

Frindster adalah sebuah situs sosial media yang mengawali perkembangan 

awal dalam era digital pada tahun 2002 , setelah itu muncul Myspace sebuah situs 

dengan 1 juta pengguna aktif pada tahun 2004 kemudian  Facebook, Youtube dan 

Reddit muncul pada tahun yang sama, pada tahun 2008 pergeseran aplikasi media 

sosial yang trena mulai bergesar seperti Hi5, MySpace, dan Frindster yang 

merupakan pesaing Facebook mulai kehilanagan pasar dalam ruang digital, 
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TikTok kemudian diluncurkan pada tahun 2016 dan pertengahan 2018 telah 

mencapai setengah miliar  pengguna aktif, facebok sampai tahun 2023 masih 

menjadi platform media sosial teratas dengan fitur-fitur yang mudah diakses oleh 

semua kalangan 
31

 

Sebagian besar platform media sosial yang bertahan selama satu dekade 

terkahir dalam perkembangannya mengalami perubahan signifikan, Twitter 

misalnya sudah mengalami penambahan fitur yang mulai mengizinkan pengguna 

untuk mengunggah video dan foto.  Secara umum menarik generasi muda untuk 

lebih menggunakan media sosial  dibandingkan generasi tua.  

Data dari GWI (Global World Index) mengungkapkan, bahwa rata-rata 

pengguna media sosial aktif mengunjungi 6,7 platform media sosial berbeda 

dalam setiap bulannya, dan waktu yang dihabiskan rata-rata 2 jam 24 menit 

perhari menggunakan media sosial dengan perkiraan bahwa manusia tidur 1 

hingga 8 jam per hari angka tersebut menunjukkan bahwa manusia menghabiskan 

15 persen dari hidup mereka berada dalam pengaruh media sosial. Maka ketika  

dijumlahkan, dunia menghabiskan hampir 12 miliar jam menggunakan platform 

sosial setiap hari, yang setara dengan lebih dari 1,35 juta tahun keberadaan 

manusia.
32

 

Berikut 15 aplikasi media sosial terpopuler dunia pada tahun 2023 

berdasarkan survey dari We Are Sosial yang dirilis pada 20 Juli 2023  pada 

website resmi Katadata Media Network, menurut data terbaru dari We Are 

Network, Facebook memiliki angka presentasi 2,98 miliar pengguna berstatus 

aktif hingga bulan Juli 2023. Pendiri facebook ialah Mark Zuckeberg yang 

karyanya sampai saat ini masih kokoh menjadi media paling kokoh dan terpopuler 

di dunia. Berikutnya, platform media sosial terpopuler kedua ialah Youtube 

aplikasi media sosial video milik induk google dengan angka 2,52 miliar 

pengguna aktif hingga bulan Juli 2023. Kemudian Whatsapp dan Instagram 

menempati posisi ketiga dan keempat dengan angka pengguna aktif 2 miliar 

                                                           
31

 “Kebangkitan Media Sosial”, Situs Resmi Our World. https://ourworldindata.org/rise-

of-social-media. ( 15 Maret 2023)  
32

 “Statistik Media Sosial Global”, Situs Resmi DataReportal.  

https://datareportal.com//social-media-users. ( 02 Juli 2023)   



 
 

23 

disusul dengan Wechat yang memiliki angka presentase 1,31 miliar pengguna 

aktif. Lalu TikTok dengan 1,08 miliar pengguna aktif , Facebook massengger 

dengan angka 1,03 miliar pengguna aktif, Snapchat 750 juta pengguna aktif dan 

telegram menempati posisi terbawah dengan angka presentasi 700 juta pengguna 

aktif hingga Juli 2023.
33

 Kuaishou, twitter dan Pinterest ikut terdata dengan 

jumlah pengguna yang beragam seperti terlihat pada grafik yang tersaji. 

 We Are Sosial Network  melaporkan, secara komprehensif ada 4,88 miliar 

pengguna media sosial tersebar di seluruh dunia per Juli 2023 setara dengan 60,6 

% dari total poulasi global yang mencapai 8.05 miliar jiwa.  Pertumbuhan 

pengguna media sosial global pada bulan Juli naik dengan angka 71 juta orang 

atau secara kuartal 1,5 %.  Jika perbandingan di hitung per tahun maka jumlah 

pengguna aktif media sosial global pada tahun 2023 telah meningkat 173 juta 

pengguna baru atau secara kuartial naik sebanyak 3,7 %.
34

 

Media digital yang di dalamnya terdiri dari berbagai  aplikasi media sosial 

yang menarik perhatian hampir separuh populasi dunia untuk ikut bergabung dan 

memanfaatkan media sosial sesuai dengan kepentingan setiap individu. 

Kecanggihan dan kehebatan era digital memudahkan dan menambah kemalasan 

manusia dalam berkehidupan, segala pekerjaan dipermudah oleh teknologi dan 

sebagian besar manusia konsumen media sosial berada dalam kondisi malas dan 

sibuk berada di dalam media maya dan dunia nyata secara tidak langsung 

termarginalkan.  Posisi media sosial dalam era digital menempati posisi pertama 

dalam mempengaruhi perilaku manusia. 

3. Pengaruh  Media Sosial  Terhadap Perilaku Generasi Muda 

Pengaruh menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KKBI) adalah suatu 

daya yang ada dan bersumber dari sesuatu baik itu dari seseorang ataupun benda 

yang ikut serta dalam membentuk watak, kepercayaan, atau perbuatan seseorang. 

Menurut Norman Barry, seorang kritikus film berpendapat bahwa pengaruh 
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adalah tipe kekuasaan ketika seseorang yang dipengaruhi agar bertindak dengan 

cara tertentu. 
35

 Berdasarkan pengertian tersebut pengaruh ialah sesuatu yang 

dapat memberikan suatu perubahan terhadap sesuatu yang lain baik itu dari segi 

kepribadian, perilaku, gaya hidup  ataupun penampilan seseorang. Pengaruh 

media sosial terhadap generasi muda terlihat pada fenomena yang meliputi 

perilaku, kebiasaan, cara berpikir dan gaya hidup bagi para pengguna media sosial 

aktif. Dari uraian pengertian tersebut pengaruh adalah sesuatu yang abstrak yang 

sama sekali tidak dapat dilihat keberadaannya tetapi mampu dirasakan keberadaan 

dan fungsinya dalam kehidupan manusia yang hakikatnya sebagai makhluk sosial. 

Penggunaan media sosial telah menjelma menjadi fenomena terbesar pada era  

digital. Hal tersebut terpaparkan melalui data Pew Research Few bahwa di 

Amerika Serikat terdapat  7 dari 10 individu yang menggunakan media sosial.
36

 

Penggunaan media sosial dalam berkehidupan baik itu digunakan sebagai alat 

komunikasi, hiburan melalui music ataupun video atau bahkan sebagai aplikasi 

untuk mencari viralitas.  

Viralitas dalam media sosial menjadi hal paling urgent untuk dilakukan 

dan dicari oleh para pemangku media sosial dilatarbelakangi oleh berbagi 

kepentingan, misalnya mengejar popularitas, ingin didengarkan oleh penghuni 

media sosial dan berbagai bentuk kepentingan lainnya yang bersifat subjektif 

namun dapat dilihat secara objektif melalui berbagai model postingan yang 

tersebar dalam media sosial. 

 Penggunaan media sosial di Indonesia mengalami perkembangan pesat. 

Melansir Data Reportal, di tahun 2023, terdapat total 167 juta pengguna media 

sosial. 153 juta adalah pengguna di atas usia 18 tahun, yang merupakan 79,5% 

dari total populasi. Tidak hanya itu, 78,5% pengguna internet diperkirakan 

mengunakan paling tidak 1 buah atau akun media sosial. Nilai ini digadang-

gadang akan terus bertambah di tahun-tahun yang akan datang. Melansir Statista, 
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di tahun 2017, pengguna media sosial di Indonesia hanya 47,03% dari seluruh 

populasi. Angka ini diperkirakan naik 2 kali lipat di tahun 2026 dengan total 

pengguna 81,82%. Youtube menjadi media sosial yang paling banyak digunakan 

di Indonesia, dengan total pengguna sebesar 139 juta di awal tahun 2023. 

Facebook duduk di posisi kedua dengan 119,9 juta pengguna. Meski begitu, nilai 

ini mengalami penurunan 10 juta pengguna dari tahun 2022, atau sebesar 7,7%. 

Salah satu media sosial yang mengalami pertumbuhan pesat adalah LinkedIn. 

Media sosial tersebut mengalami peningkatan sebanyak 3 juta pengguna, atau 

sebesar 15% dari tahun 2022.
37

 

 Penelitian penggunaan media sosial di Indonesia yang dilakukan oleh 

Kementrian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia bekerja sama 

dengan United Nations International Childreen’s Emergancy Fund (UNICEF) 

menampilkan data bahwa, Penggunaan media sosial dan digital menjadi bagian 

yang menyatu dan sulit dipisahkan dalam kehidupan sehari-hari anak muda 

Indonesia. Studi ini menemukan bahwa 98 persen dari anak-anak dan remaja yang 

disurvei tahu tentang internet dan bahwa 79,5 persen diantaranya adalah pengguna 

internet. Ada sekitar 20 persen responden yang tidak menggunakan internet, 

dengan alasan utama mereka adalah tidak memiliki perangkat atau infrastruktur 

untuk mengakses internet atau bahwa mereka dilarang oleh orang tua untuk 

mengakses internet. Anak-anak dan remaja memiliki tiga motivasi utama untuk 

mengakses internet: untuk mencari informasi, untuk terhubung dengan teman 

(lama dan baru) dan untuk hiburan.  

Pencarian informasi yang dilakukan sering didorong oleh tugas-tugas 

sekolah, sedangkan penggunaan media sosial dan konten hiburan didorong oleh 

kebutuhan pribadi. Ketergantugan generasi muda akan media digital terutama 

pada aspek pemenuhan hawa nafsu untuk terus menikmati berbagai knten-konten 

media sosial yang pada dasarnya lebih banyak menghabiskan waktu dengan 

minimnya ketertarikan akan konten pendidikan dan agama membuat polarisasi 
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cara berpikir mengarah kepada gaya hidup yang ditampilkan para influencer 

media sosial 
38

 

Riset pengaruh media sosial terhadap perilaku generasi mudah dikumpulkan 

peneliti dari kumpulan riset yang telah dilakukan oleh beberapa peneliti 

sebelumnya maka ditemukan perubahan perilaku sebagai berikut:  

1. Reduksi data dan informasi,  minim kedaulatan informasi dalam media 

sosial membuat cara pandang para pengguna media sosial tidak utuh 

dalam memandang segala sesuatu, sumber referensi generasi milenial 

berpusat pada media sosial dan berbagai media digital berbasis teks.
39

 

Sebagian besar pengguna media sosial lebih tertarik kepada hal-hal 

yang bersifat viral, membaca berita yang tidak diverifikasi 

kebenarannya dan informasi yang didapatkan dari akun- akun yang 

idak jelas sumbernya. Mengkonsumsi informasi data yang tidak valid 

tentu akan melahirkan cara berpikir yang salah dan pada akhirnya 

membentuk perilaku yang menyimpang. 

2. Minat literasi rendah, budaya baca buku semakin hilang dari 

ketertarikan generasi muda dan digantikan oleh tontonan era yang 

disajikan era digital melalui media sosial. Ketika minat literasi sama 

sekali tidak dibudayakan lagi maka pendangkalan cara berpikir 

menghadapi keterbukaan informasi akan semakin tidak terkontrol 

mengakibatkan penyerapan informasi yang pada akhirnya 

mempengaruhi perilaku seseorang.  

3. Individualisme, sikap individualis dalam berkehidupan lebih banyak 

terlihat dalam era digital, kesibukan manusia berinteraksi dengan 

media sosial membentuk sikap individualis dimana smathphone 

menjadi sesuatu yang paling berharga dari apapun.
40

 Manusia 
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cenderung lebih suka sendirian dan berada di dalam dunia maya dalam 

waktu yang cukup lama bahkan disaat berada dikerumunan banyak 

orang pun smarthphone tetap menjadi sesuatu yang lebih penting 

daripada bertegur sapa dengan orang lain.  

4. Hilangnya Kepakaran, Siapapun dalam media sosial dapat bersuara 

dan mengemukakan pendapat dan berbagi informasi.
41

 Keterbukaan 

membuat seseorang sulit untuk menentukan sikap dan informasi yang 

benar. Dalam media sosial ada banyak akun pengguna yang 

menyebarkan berbagai informasi yang tidak valid. Orang-orang yang 

tidak pakar dibidangnya pun bisa dengan bebas berbicara dan 

menyampaikan pendapat.  

5. Manusia dikontrol teknologi, polarisasi dalam media sosial menjadikan 

setiap orang tergiring oleh algoritma yang diciptakan untuk membuat 

pengguna kecanduan dalam bermedia sosial.
42

 Algoritma media sosial 

menciptakan cara pandang yang berpola satu arah. Cara berpikir 

pengguna media sosial dipolarisasi melalui postingan dan video yang 

mereka sukai dan algortima hanya akan menampilkan informasi, 

video, foto yang berkaitan dengan hal yang sama dengan begitu 

pengguna media sosial akan cenderung tertarik dan mengikuti gaya 

hidup dan perilaku yang sering ditampilkan media sosial.  

6. Kemalasan, sikap malas dibentuk oleh media sosial melalui 

kenyamanan dalam konten-konten hiburan yang tersaji. Karena rasa 

nyaman dan kecanduan dengan berbagai konten yang menarik, maka 

seseorang akan malas mencari informasi yang valid, malas membaca 
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teks karena era digital menyediakan tontonan, malas beripikir 

disebabkan banyak data dan informasi yang membingungkan.
43

 

     Media sosial mempengaruhi perilaku generasi milenial melalui konten-

konten video yang menyajikan gaya hidup terbaru dari budaya asing, keterbukaan 

informasi yang menampilkan era post truth, cara berpikir dan perilaku sosial yang 

berubah menjadi individualis.  

C. Perilaku Keberagamaan  

Salah satu kenyataan yang terjadi sepanjang perjalanan sejarah umat 

manusia adalah fenomena keberagamaan atau Religiosity. Untuk menerangkan 

fenomena keberagamaan secara ilmiah, maka perlu memikirkan kembali konsep 

keberagamaan melalui definisi keberagamaan atau religiusitas secara umum.  

Kata keberagamaan berakar pada kata “beragama”, mendapat imbuhan 

awalan “ke” dan akhiran “an”. Arti kata beragama bermakna “memeluk agama”  

imbuhan “ke” dan akhiran “an” pada kata “beragama” membentuk kata 

“keberagamaan” dan membentuk arti , sikap atau perilaku seseorang dalam 

memeluk dan mengimplementasikan ajaran agama yang dipeluk atau dianutnya.
44

  

Keberagamaan berasal dari kata dasar agama yang mana dalam The 

Encyclopedia of Philosophy. “Agama ialah keyakinan kepada Tuhan yang  akan 

selalu hidup di dalam jiwa dan khendak ilahi yang Maha Mengatur cara kerja 

alam semesta dan mempunyai hubungan secara sosial dan moral dengan umat 

manusia”. 
45

 Kata Agama dalam transliterasi bahasa arab disepadankan dengan 

ad-din yang memiliki arti hrfiah pahala, ketentan,peraturan, kekuasaan, dan 

perhitungan. Sedangkan menurut M. Quraish Shihab “Agama merupakan 

hubungan manusia dengan Tuhannya” yang terwujud dalam perilaku batinnya dan 

terlihat dalam ibadah dan tercermin dalam sikap kesehariannya.
46

 

                                                           
43

 Mohammad Arif, Individualisme Global di Indonesia,( Cet.I ; Yogyakarta: STAIN 

Kediri Pers, 2015), h. 53.  
44

 Purwadarminto, Kamus Umum Bahasa Indonesia, ( Jakarta : Balai Pustaka,1978), h. 

19.  
45

 Jalaluddin  Rakhmat, Psikologi Agama (Sebuah Pengantar), (Bandung : Mizan, 2005), 

h.13.  
46

 M. Quraish Shihab,  Membumikan Al-Qur’an, (Cet.XXVII, Bandung : Mizan,2004) , 

h.210. 



 
 

29 

Dasar Alquran dalam menjelaskan pengertian agama dalam Islam secara 

rinci terdapat dalam sumber utama ajaran Islam yaitu: dalam firman Allah QS. At 

„Taubah/9: 33 

 

يْنِ كُلِّو َ  باِلْْدُٰى وَدِيْنِ الَْْقِّ ليُِظْهِرهَ َ  ارَْسَلَ رَسُوْلَو َٰٓ ىُوَ الَّذِيْ  َ  عَلَى الدِّ  وَلَوْ كَرهَِ الْمُشْركُِوْنَ  َ 

 

Terjemahnya:  

“Dialah yang mengutus Rasul-Nya dengan (membawa) petunjuk dan 

agama yang benar agar Dia mengunggulkannya atas semua agama 

walaupun orang-orang musyrik tidak menyukai.
47

 

 

Tafsir ibnu katsir menerangkan bahwa yang dimaksud petunjuk pada ayat 

tersebut ialah apa yang disampaikan oleh Rasulullah Saw berupa berita-berita 

yang benar, iman yang benar, dan ilmu yang bermanfaat. Dan agama yang hak 

ialah amal-amal yang benar lagi bermanfaat di dunia dan akhirat. “untuk 

dimenangkan-Nya atas segala agama” maksud kalimat ini ialah atas semua 

agama lain. Imam Ahmad mengatakan, telah diceritakan kepada kami Muhammad 

Ibnu Ja‟far, telah menceritakan kepaa kami Syu‟ba, dari Muhammdd Ibnu 

Ya‟kub, bahwa ia pernah mendengar Syaqiq Ibnu Hayyan menceritakan hadis 

berikut dari Masu‟a Ibnu Qubaisah yang mengatakan bahwa suatu kabilah dari 

bani Muharib melakukan sholat subuh. Setelah mereka menyelesaikan sholatnya, 

salah satu  pemuda mereka berkata bahwa ia pernah mendengar Rasulullah Saw 

bersabda: “Sesungguhnya kelak akan dibukakan bagi kalian belahan bumi timur 

dan belahan barat bumi ini, dan seseungguhnya orang-orang yang menguasainya 

dimasukkan kedalam neraka, kecuali orang-orang yang bertakwa kepada Allah 

Swt dan menunaikan amanat. 
48

 

Dalam surah yang berbeda Alquranmemperinci kata Agama dalam QS. Al 

„Imran/3: 19 Allah berfirman :  
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سْلََمُ  وِ الِْْ يْنَ عِنْدَ اللّٰ  َ  بَ عْدِ مَا جَاءَۤىُمُ الْعِلْمُ بَ غْيًا َ  وَمَا اخْتَ لَفَ الَّذِيْنَ اوُْتوُا الْكِتٰبَ اِلَّْ مِنْ  َ  اِنَّ الدِّ
نَ هُمْ  وَ سَريِْعُ الِْْسَابِ َ  بَ ي ْ وِ فاَِنَّ اللّٰ   ٩١وَمَنْ يَّكْفُرْ باِٰيٰتِ اللّٰ

Terjemahnya:  

“Sesungguhnya agama (yang diridai) di sisi Allah ialah Islam. Orang-

orang yang telah diberi kitab tidak berselisih, kecuali setelah datang 

pengetahuan kepada mereka karena kedengkian di antara mereka. Siapa 

yang kufur terhadap ayat-ayat Allah, sesungguhnya Allah sangat cepat 

perhitungan(-Nya).”
49

 

 

Tafsir Ibnu Katsir yang dimaksud firman Allah dalam QS. Al „Imran/3: 19 

adalah sebagai berita bahwa tidak ada agama yang diterima dari seseorang di sisi-

Nya selain Islam, yaitu yang mengikuti para Rasul yang diutus oleh Allah Swt di 

setiap masa, sehingga diakhiri oleh nabi Muhammad Saw yang membawa agama 

menutup semua jalan lain kecuali hanya jalan yang ditempuhnya. Karena itu 

barang siapa yang menghadapkan kepada Allah- sesudah Nabi Muhammad Saw 

diutus- dengan membawa agama yang bukan syariatnya, maka hal itu tidak 

diterima oleh Allah Swt. Kemudian Allah memeberitakan bahwa orang-orang 

yang diberikan Al-kitab kepada mereka di masa-masa lalu, mereka berselisih 

pendapat hanya setelah hujjah ditegakkan atas mereka dan kitab-kitab samawi 

yang diturunkan kepada mereka.
50

 

Jalaluddin  Rakhmat menegaskan bahwa, perilaku keberagamaan adalah 

suatu kondisi dalam diri seseorang yang mendorongnya untuk bertingkah laku 

sesuai dengan ketentuan terhadap agama. Sikap keberagamaan tersebut adanya 

konsistensi antara kepercayaan terhadap agama sebagai unsur kognitif, perasaan 

terhadap agama sebagai unsur afektif dan perilaku terhadap agama secara konatif.  

       Keberagamaan secara umum didefinisikan sebagai sebuah sikap atas 

pemahaman dari hasil penghayatan, pengalaman dan hasil berpikir tentang 

keilmuwan seseorang sebagai pemeluk agama.  Agama sebagai bagian dari 
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kehidupan pribadi manusia yang bertalian dengan sebab-sebab psikologi. Perilaku 

yang ditampilkan manusiatimbul dari dorongan untuk menghindari bahaya dan 

memberikan rasa aman untuk keperluan tersebut manusia menciptakan Tuhan 

didalam pikirannya.  

  Secara psikologis inti dari sikap terdapat beberapa komponen fungsi jiwa 

yang bekerja secara kompleks dalam menentukan sikap terhadap sesuatu, 

setidaknya ada tiga kompenen yaitu, kognisi akan memberikan jawaban dari 

pertanyaan tentang objek yang dipikirkan oleh individu. Kedua, Afeksi adalah 

perasaan yang dirasakan oleh individu terhadap objek. Ketiga, Konasi kesediaan 

atau keterbukaan individu untuk menerima ataupun menolak keberadaan objek. 

Selain dari tiga komponen tersebut yang paling fundamental ialah kondisi 

lingkungan individu yang berperan banyak dalam mempengaruhi terbentuknya 

perilaku. 

  Komponen secara psikologi yang membentuk perilaku seseorang berawal 

dari pengetahuan yang diperoleh, ketika pengetahuan yang dikonsumsi oleh 

seseorang tersebut tidak benar tetapi sesuai dengan kepentingan pribadi maka 

perilaku yang tampil pun akan menyimpang dari nilai-nilai moral. Keterbukaan 

informasi dalam era digital dan para pengguna yang masih kurang budaya baca 

buku, maka yang terjadi adalah informasi mentah dari akun pengguna media 

sosial  yang tidak jelas akan dilahap habis-habisan tanpa validasi terlebih dahulu.  

Zakiah Dradjat menegaskan bahwa, Tuhan bagi remaja ialah keharusan 

moral dan sandaran emosi. Bahkan terkadang pikiran remaja terhadap Tuhan itu 

ragu-ragu akan keberadaan Tuhan atau bahkan memberontak dan mengingkari 

wujud Tuhan, namun ada satu hal yang mengkoneksikan dengan Tuhan yaitu 

kebutuhannya untuk mengendalikan moral.
51

  

Ekspresi keberagamaan sesungguhnya tidak pernah tunggal, didalamnya 

dipenuhi oleh mozaik dan khasanah pemikiran yang sangat mungkin 

dilatarbelakangi oleh geneologi pengetahuan. Keragaman ekspresi dalam hal 

keberagamaan tidak dikutuk sebagai sumber kesesatan, akan tetapi diekspresikan 

secara humanis. Pola keberagamaan masyarakat Indonesia memiliki corak yang 
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beragam, tumbuh dan berkembang tidak hanya diwarnai dengan dimensi teologis 

akan tetapi konstruksi sosial berperan banyak dalam perkembangannya.
52

 

Dalam Islam upaya untuk menghargai ekspresi keberagamaan umat 

beragama di jelaskan dalam QS. Al „ An‟am/6: 108 Allah Swt berfirman :  

 

وَ عَدْوًا وَلَْ تَسُبُّوا الَّذِيْنَ يدَْعُوْنَ مِنْ دُوْنِ  وِ فَ يَسُبُّوا اللّٰ  َ  كَذٰلِكَ زَي َّنَّا لِكُلِّ امَُّة  عَمَلَهُمْ   َ  بِغَيِْْ عِلْم   َ  اللّٰ

مْ مَّرْجِعُهُمْ فَ يُ نَبِّئُ هُمْ بِاَ كَانُ وْا يَ عْمَلُوْنَ   ثَُُّ اِلٰٰ رَبِِِّّ

Terjemahnya:  

“Janganlah kamu memaki (sesembahan) yang mereka sembah selain Allah 

karena mereka nanti akan memaki Allah dengan melampaui batas tanpa 

(dasar) pengetahuan. Demikianlah, Kami jadikan setiap umat menganggap 

baik pekerjaan mereka. Kemudian kepada Tuhan merekalah tempat 

kembali mereka, lalu Dia akan memberitahukan kepada mereka apa yang 

telah mereka kerjakan.”
53

 

 

Sebagaimana yang diriwayatkan oleh Ali Ibnu Abu Talhah, Ibnu Abbas 

sehubungan dengan ababun nuzul ayat ini. Disebutkan bahwa orang-orang 

musyrik berkata, “Hai Muhammad , berhentilah kamu dari mencaci tuhan-tuhan 

kami; atau kalau tidak berhenti, kami akan membalas mencaci maki Tuhanmu” 

maka Allah melarang kamu mukmin mencaci berhala- berhala kaum musyrikin. 

Abdur Razzaq telah meriwayatkan dari Ma‟mar dari Qatadah, bahwa dahulu 

orang-orang muslimin sering mencaci maki berhala orang-orang kafir, maka 

dibalas pula oleh kaum kafir dengan cacian yang melampaui batas pengetahuan 

oleh sebab itu Allah Swt menurunkan ayat ini untuk menciptakan perdamain 

dalam masyarakat arab. 
54

 

Setiap agama pada dasarnya menginginkan para pemeluk agama untuk 

mengekspresikan kedamaian dan kerukunan dalam berkehidupan sebagai bentuk 

                                                           
52
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Yogyakarta: IRCioD,2016), h. 35.  
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 Kementrian Agama, Al-Quran dan Terjemahnya, h. 142. 
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dari ajaran agama yang dianut oleh setiap pemeluk agama. Setiap agama jelas 

memiliki aturan untuk umatnya dalam berkehidupan sosial dan berdampingan 

dengan agama lain, tuntunan tersebut bisa dilihat dari kitab-kitab disetiap agama 

yang tentunya memuat aturan-aturan untuk setiap pemeluknya sebagai bentuk 

pengedalian secara etika atas keimanan mereka terhadap Tuhan yang 

disembahdan diyakini benar.  

Dalam isu-isu global di Indonesia yang paling dasar ialah mengenai 

perilaku-perilaku menyimpang yang bersumber akibat efek samping kencanduan 

dalam menggunakan media sosial. Seperti misalnya konten-konten yang 

menyebarkan intoleransi, berita bohong yang mengatasnamakan agama, sikap 

falsifikasi dan sikap pejorifikasi yang seharusnya bisa diminimalisir dengan 

menggunakan ajaran agama. Masalah yang paling disadari tapi minim rekontruksi  

ialah kurangnya minat literasi untuk membaca kembali secara kritis dan terbuka 

interpretasi dari ajaran agama yang sebenarnya bisa dijadikan sebgai standar etika 

bermedia sosial.  
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BAB III  

METODELOGI PENELITIAN 

 

A. Jenis Penelitian dan Lokasi Penelitian  

Jenis penelitian yang digunakan ialah penelitian bersifat kualitatif dengan 

menggunakan studi kasus (case studi) dan studi korelasional akan menjadi metode 

yang akan di implementasikan dalam proses penelitian ini. Karakteristik 

penelitian kualitatif adalah idiografis yang mengungkap realitas yang berpijak 

pada simbol-simbol dalam bentuk deskriptif.
55

 Artinya data yang ditemukan akan 

disajikan dalam bentuk pemaparan dalam bentuk verbal berupa kata-kata lisan 

maupun tulisan. Sedangkan untuk studi kasus berdasarkan pada, cara memahami 

dan tingkah laku dengan landasan opini manusia. Studi korelasional digunakan 

peneliti untuk menganalisis dan menemukan relasi pengaruh media sosial dengan 

perilaku keberagamaan yang ditampilkan dalam praktek pemahaman keagamaan 

yang dianut oleh siswa.   

Lokasi Penelitian bertitik fokus pada instansi pendidikan khususnya 

sekolah negeri menengah ke atas. SMA Negeri 11 pangkaje‟ne yang lokasinya 

berada di Kabupaten Pangkaje‟ne akan menjadi lokasi dilaksanakan penelitian ini 

dengan pertimbangan bahwa, fokus penelitian ini adalah bagaimana 

menghadirkan teologi yang membahas interpretasi terhadap ajaran agama pada 

aspek kemanusiaan dalam menanggapi isu-isu yang datang dari era digital. 

Realitas yang ada menunjukkan bahwa pengaruh era digital paling banyak 

dirasakan oleh pengguna media sosial yang rentang usia 15-29 tahun. Secara logis 

penggunaan smarthphone dalam suatu instansi pendidikan negeri setelah 

mewabahnya covid-19 meningkat pesat karena proses pembelajaran dilakukan 

dalam jarak jauh dan terkoneksi melalui pemanfaatan teknologi digital berbasis 

aplikasi. Dan SMA Negeri 11 Pangkaje‟ne termasuk sekolah yang menggunakan 

sistem pemebelajaran berbasis online pada saat pandemi semua aktivitas belajar 

mengajar dialihkan ke ruang digital selama pandemic covid-19 artinya, 
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kemungkinan besar siswa memiliki smarthphone dan menggunakan aplikasi 

media sosial. 

B. Metode Pendekatan  

Metode pendekatan adalah prespektif yang digunakan dalam membahas 

objek peneltian. Adapun prespektif yang menurut penulis relevan adalah sebagai 

berikut :  

a. Pendekatan Filosofis, paradigma filososfis ini yang akan bertujuan untuk 

menemukan latar belakang dan substansi  dari teologi di era digital yang 

merupakan objek formal dari penelitian ini. Era digital, teologi, dan 

perilaku keberagamaan akan dianalisis dan dibahas menggunakan cara 

pandang filosofis guna memberikan pemahaman secara mendalam dari 

sesuatu yang paling mendasar.  

b. Pendekatan Teologis, paradigma teologis digunakan penulis untuk 

menganalisis perilaku keberagamaan di tengah era digital yang mana 

pemahaman akan doktrin agama baik itu dari segi aqidah, muamalah, 

ataupun etika banyak mengambil informasi dan jawaban atas pertanyaan 

hukum dalam sosial media sebagai  platform penyedia infomasi yang 

mudah diakses. Ini artinya cara berpikir yang kemudian terkait dengan 

perilaku yang ditampilkan akan sangat mungkin lahir dari tontonan yang 

disajikan oleh media sosial. 

C. Sumber Data 

Pengamatan secara langsung di lapangan, kegiatan pengambilan data 

dengan wawancara, dokumentasi menjadi sumber informasi dan data dari jenis 

penelitian kualitatif. Semua bentuk data tersebut mempunyai sudut pandang 

secara menyeluruh yaitu analisis sangat bergantung pada kemampuan integratif 

dan keterampilan interpretatif dari penelti 

a. Jenis data primer, untuk penelitian ini data diambil dari observasi ke lokasi 

penelitian untuk mengamati perilaku yang tampil dalam ruang lingkup 

sekolah. Wawancara dengan tenaga pendidik terkait dengan isu-isu era 

digital dan sosial media menjadi data primer dari penelitian ini.  
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b. Jenis data sekunder, sifatnya tidak langsung seperti buku, jurnal penelitian 

terkait, dan beberapa diaolog keagamaan yang didapatkan dari platform 

youtube akan menjadi data penunjang dalam penelitian ini.  

D. Metode Pengumpulan Data 

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan oleh penulis untuk 

mengumpulkan data dalam penelitian ini adalah:  

a. Penelitian kepustakaan merupakan metode pengumpulan data dalam 

penelitian ini. Data dikumpulkan melalui mendapat para ahli yang 

fokusnya pada kajian agama dan teknologi melalui studi kepustakaan dan 

hasil dari membaca buku-buku terkait.  

b. Penelitian lapangan, pengumpulan data langsung dari lokasi penelitian 

yang dilakukan melalui beberapa metode yaitu: melakukan observasi 

perilaku keberagamaan siswa-siswi yang aktif dalam menggunakan media 

sosial, wawancara langsung dengan tenaga pendidik dan melakukan 

diskusi dengan siswa-siswi guna mendapatkan data tentang sejauh mana 

media sosial mempengaruhi wawasan mereka terkait pemahaman 

keagamaan dari aspek akidah dan pemahaman mereka terkait 

keberagamaan. 

E. Instrumen Penelitian 

Instrument penelitian merupakan pisau analisis yang digunakan untuk 

memperoleh dan mengumpulkan informasi, sebagai step dalam proses 

menemukan hasil dari penelitian. Ukuran dasar yang wajib terpenuhi dalam 

instrumen penelitian agar dapat memenuhi tingkat baik dan buruk yang tergambar 

dari aspek kebenaran informasi dan ketepatan dalam mengukur informasi 
56

  

Instrument yang diimplementasikan pada peneltian ini menyesuaikan 

dengan karakteristik kualitatif sebagai berikut: instrumen wawancara untuk 

mendapatkan informasi lintas waktu, instrument observasi digunakan untuk 

melengkapi data wawancara dengan mengamati langsung objek penelitian, dan 

instrumen dokumentasi yang menjadi penyempurna dari data wawancara dan 

                                                           
56

 Widodo,  Metodelogi  Penelitian Populer dan Praktis, (Cet III; Depok : PT. Grafindo 

Persada , 2019), h. 60. 
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observasi document yang dimaksud penulis berupa gambar, dokumen tertulis dan 

sebagainya.  

F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data 

Data yang telah dikumpulkan menggunakan metode penelitian dan 

instrument penelitian lebih lanjut akan dilakukan pengolahan dengan menganalisis 

data secara kualitatif deskriptif. Penulis akan melakukan analisis data model 

Milles dan Huberman yang menggunakan tiga kegiatan  dalam menganalisis data 

dengan jenis penelitian kualitatif :  

1. Pemilihan data (Reduksi data), mengacu pada proses menyederhanakan 

dan penstranformasian data yang belum dipastikan validitas kebenarannya. 

Reduksi data digunakan penulis untuk memperjelas data dengan 

menyeleksi data yang didapatkan dari lapangan.
57

 

2. Model Data (Data Display), kata “model” didefinisikan sebagai akumulasi 

data yang tersusun dalam penggambaran konklusi dan penarikan  

kesimpulan. Tahap analisis ini informasi disusun dan dianalisis untuk 

menyusun informasi sehingga dapat diperoleh dalam bentuk yang mudah 

dalam praktik sehingga mudah menarik kesimpulan.
58

 

3. Verifikasi Kesimpulan, bagian akhir dari analisis data adalah 

memverifikasi kesimpulan yang telah ditarik untuk kemudian dijadikan 

data final untuk disajikan sebgai hasil akhir.
59

 

G. Pengujian dan Keabsahan Data 

Uji keabsahan data tidak hanya untuk mencapai kebenaran tentang 

beberapa fenomena tetapi lebih menutamakan efektiifitas proses dan hal yang 

diinginkan . selama data  yang berhubungan dengan penelitian serta hasil 
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pengamatan peneliti di lapangan sehingga kemurnian dan keabsahan data 

terjamin.
60

 

Setelah metode tersebut di atas terlaksana, maka data-data yang dibutuhkan 

akan terkumpul. Peneliti diharapkan untuk mengorganisasi dan mensistematisasi 

data agar siap dijadikan bahan analisis. Triangulasi adalah teknik untuk menguji 

kredibilitas data yang dilakukan dengan cara mengecek data kepada sumber data 

yang sama dengan teknik berbeda. Misalnya data yang diperoleh dengan 

wawancara, lalu di cek dengan observasi, dokumentasi. Apabila terjadi perbedaan 

dari teknik pengujian kredibilitas data tersebut, maka peneliti melakukan diskusi 

lebih lanjut kepada sumber data yang bersangkutan atau yang lain, untuk 

memastikan data mana yang dianggap benar, atau mungkin semuanya benar, 

karena sudut pandang yang berbeda.
61
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BAB  IV   

HASIL PENELITIAN  

 

A. Gambaran Umum  Lokasi Peneltian  

1. Profil  Sekolah  SMA  11 Pangkaje’ne  dan  Kepulauan  

     Profi memberikan grafik atau ikhtisar yang menjelaskan tentang  fakta 

dan sketsa biografis keadaan lembaga secara objektif melalui kelengkapan 

administratif.  SMA 11 Pangkaje‟ne dan Kepulauan adalah salah satu satuan 

penddikan dengan jenjang SMA berlokasi di Jl. H.M. Arsyad B NO. 5,  

Paddoang-doangan, Kec. Pangkaje‟ne, Kab. Pangkaje‟ne Kepulauan, Sulawesi 

Selatan, dengan kode pos 90611. Lokasi tersebut berada di koordinat Garis lintang 

: -4.836891 dan garis bujur: 119.551732.  SMA 11 Pangkep dibawah nauangan 

Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan Riset Teknologi Indonesia didirikan 

pada tanggal 26 Januari 2009 dengan No. SK. Pendirian 027 Tahun 2009. 
62

 

 Posisi SMA 11 Pangkaje‟ne dan Kepuluan berada di pusat kota 

Pangkeje‟ne dan Kepulauan yang sangat strategis dengan luas tanah  8.000 m
2 

dilengkapi dengan akses internet dan sumber listrik dari PLN. Berakreditasi A 

berbasis riset tentang Ilmu alam, teknologi, ekonomi dan geografis. SMA 11 

Pangkaje‟ne berusaha untuk mengabungkan antara Agama dan Sains meskipun 

dua keilmuan yang berbeda. 
63

 

2. Visi dan Misi  

 Adapun visi dari SMA 11 Pangaje‟ne dan Kepulauan yang 

menggambarkan menggambarkan profil seklah dan ujuan besar yang ingin dicapai 

yaitu : “Gemilang dalam Prestasi, BerIMTAQ, BerIPTEKS, Berkarakter dan 

Terbentuknya Generasi Peduli Lingkungan”.  
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Sedangkan upaya untuk mewujudkan visi maka disusun upaya-upaya dan 

rumusan tugas, kewajiban dan rancangan tindakan untuk mencapai visi, adapun 

misi SMA 11 Pangkaje‟ne dan Kepulauan sebagai berikut : 

a) Mewujudkan pembelajaran yang efektif dan berkualitas didukung 

oleh sarana yang lengkap dan pemanfaatan teknologi Informatika  

b) Membentuk perilaku peserta didik yang beriman, bertakwa, 

berkarakter, santun dan terampil 

c) Menimbulkan semangat keunggulan yang sportif dan kompetitif 

d) Mengembangkan tenaga pendidik dan tenaga kompetitif yang 

professional, mandiri, disiplin, bertanggung jawab dan dapat 

memberdayakan ICT  

e) Mengembangkan sumber daya manusia yang gemar membaca, serta 

terampil dalam memproduksi bahan literasi  

f) Mengembangkan sumber daya manusia yang mampu merumuskan 

upaya untuk memelihara, memperbaiki, dan meningkatkan kualitas 

lingkungan terutama lingkungan seklah dan sekitarnya.  

g) Membentuk sumber daya manusia yang bersikap dan berperilaku 

peduli terhadap upaya pelestarian lingkungan hidup  

h) Mengembangkan sumber daya manusia yang berwawasan, bersikap 

dan berperilaku serta memahami dan sadar terhadap kondisi 

lingkungan.  

 Berdasarkan uraian visi dan misi diatas disimpulkan bahwa SMA 11 

Pangkaje‟ne dan kepulauan ingin membentuk sumber daya manusia berdasarkan 

nilai-nilai agama dan bergerak dalam bidang ilmu pengetahuan berbasis 

pemanfaatan teknologi informatika serta membentuk karakter siswa dan tenaga 

pendidik peduli terhadap lingkungan hidup.  
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3. Keadaan Guru dan Siswa 

a. Guru/ Pendidik  

  Guru pada dasarnya bertugas untuk mendidik dan melatih generasi 

bangsa menuju sumber daya manusia yang berkualitas melalui proses peningkatan 

cara berpikir. SMA 11 Pangkaje‟ne dan Kepulauan memiliki 59 guru termasuk 

staff administrasi dan kepustakaan satu diantaranya beragama Kristen.  

b. Siswa/ Murid  

 Menurut Imam An-Nawawi dalam kitab at-Tibyan Fii Aadaabi Hamalat 

Al „Quran murid atau peserta didik ialah seseorang yang sedang menempuh suatu 

proses pendidikan yang harus meperhatian seluruh aspek kegiatan yang dilakukan 

ketika sedang dalam proses belajar terutama memperhatikan dan menerapkan 

adab-adab yang harus dimiliki oleh peserta didik. 

 Adapun jumlah peserta didik SMA 11 Pangkaje‟ne dan Kepulauan tahun 

2023 secara keseluruhan sebanyak  916 siswa terdiri dari: 306 orang siswa laki-

laki dan 584 orang siswa perempuan dan  26 orang rombongan belajar. Jumlah 

keseluruhan kelas sebanyak 27 ruang kelas, 1 ruang perpustakaan, 1 ruang 

laboratorium komputer, 1 ruang laboratorium IPA, ruang tata usaha, ruang kepala 

sekolah, ruang kurikulum dan Asrama . Mayoritas peserta didik  beragama Islam, 

15 orang beragama Kristen dan 1 orang beragama Hindu.
64

 

 Peserta didik di kelompokkan ke dalam jurusan keilmuan berdasarkan 

minat masing-masing. Terdapat dua kelompok yaitu peminatan Ilmu Pengetahuan 

Alam (IPA) dan Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS). Siswa dengan Jalur Boarding 

School adalah peserta didik yang ingin tinggal di asrama, jalur tersebut terbuka 

untuk semua daerah. Peluang dari jalur ini membuka akses untuk siapapun dan 

darimanapun bisa ikut serta. Keberagaman budaya dan agama disebabkan 

sebagian kecil siswa bearasal dari daerah seperti toraja yang mayoritas beragama 

Kristen.  
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 Proses pembelajaran dilakukan dalam ruang ganda, secara offline dan 

online. Syarat kelulusan untuk setiap siswa di akhir semester adalah 

menghafalkan surah Alquranyang telah dipilihkan oleh guru pendidikan agama 

Islam. Sedangkan bagi yang beragama Hindu dan Kristen di berikan tugas yang 

berhubungan dengan pendidikan kewarganegaraan. 

 Hasil penelitian menemukan bahwa seluruh siswa tanpa terkecuali 

memiliki smarthphone sejak proses pembelajaran dialihkan ke media online pada 

tahun 2020 tepatnya pada saat terjadi wabah penyakit pandemic covid-19. Ketika 

pembelajaran di mulai tatap muka kembali maka kebijakan sekolah memberikan 

hak kepada peserta didik untuk menggunakan smarthphone sebagai media belajar 

dan mengkases informasi serta beberapa mata pelajaran mulai beralih 

menggunakan aplikasi media digital sebagai pengumpulan tugas. Media sosial 

juga digunakan oleh guru untuk sarana mengunggah tugas-tugas siswa ke dalam 

akun media sosial.  

4. Daya Dukung dan Potensi  

 Sumber daya manusia yang dimilik oleh SMA 11 Pangkaje‟ne dan 

Kepulauan saat ini diharapkan mampu mengembangkan kegiatan pembelajaran 

dengan metode baru, sebagian besar tenaga pendidik memiliki latar belakang S1 

dalam berbagai disiplin keilmuan umum maupun agama. Dengan adanya 

keragaman agama dalam satu lingkungan pendidikan maka, tenaga pendidik 

dituntut untuk memberikan keteladanan bagi para siswa untuk ikut 

mengwujudkan sikap toleransi dan menumbuhkan budaya literasi. 

  Ketersediaan internet sudah menjadi bagian dari sekolah untuk kemudian 

dipergunakan mengasah potensi peserta didik untuk mahir dan beretika dalam 

mengelola informasi dan data dari internet. Mengikutkan nilai nilai agama dalam 

setiap proses pengembangan diri peserta didik diharapkan mampu menjadi alat 

kontrol etika dalam menggunakan akses internet dan media sosial. 

 Fasilitas seperti laboratorium komputer dan laboratorium praktek siswa 

menjadi salah satu yang bisa digunakan sebagai kendaraan untuk 
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mengembangkan riset ilmu penetahuan. Penyediaan masjid di dalam sekolah 

untuk kepentingan ibadah dan perpustakaan di sisi lain untuk pengembangan 

intelektual disediakan untuk menunjang proses pembelajaran peserta didik.  

5. Peraturan Penggunaan Hp di sekolah  

a) Peserta didik tidak diperkenankan menggunakan Hp kecuali 

atas izin bapak/bu guru untuk tujuan pembelajaran 

b) Tidak diperkenankan memperlihatkan dan menggunakan Hp 

selama jam sekolah ( 07:15- 16:00) 

c) Hp pserta didik yang tidak dipergunakan dalam pembelajaran 

harus di non aktifkan  

d) Peserta didik tidak diperkenankan membuat status , postingan 

dan story yang dapat merusak nama baik sekolah dan lain-lain, 

baik selama jam pembelajaran dan di luar jam pelajaran di 

media sosial 

6. Jenis pelanggaran  

Menggunakan Hp di luar kesepakatan dari guru  

7. Jenis Pembinaan  

a) Pertama kali disita selama 2 hari, pengambilan hp 

dilakukan oleh orang tua  

b) Hp disita oleh guru dan diserahkan kepada guru BK atau 

Wali kelas  

c) Kedua kalinya disita selama  1 pekan, penambilan hp 

dilakukan oleh orang tua  

d) Ketiga kalinya disita selama 1 bulan, pengambilan hp 

dilakukan oleh orang tua. 

B. Latar belakang Teologi di Era Digital di SMA 11 Pangkaje’ne dan 

Kepulauan  

 Pandemi Covid-19 telah menantang sistem pendidikan untuk bermigrasi 

ke ruang digital. Hal tersebut tentu mempengaruhi proses pembelajaran dalam  
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ruang ganda. Ketika perintah kesehatan membatasi interaksi sosial maka, segala 

aktivitas berpindah ke ruang virtual memanfaatkan media digital untuk kegiatan 

yang seharusnya dilakukan secara tatap muka. Dunia akan terus berubah, baik 

karena pandemic covid-19  atau apapun. Bahkan sebelum pandemi terjadi 

teknologi baru telah berkembang setiap aspek kehidupan dipenuhi dengan 

teknologi yang memberikan kemudahan untuk berkomunikasi, bekerja, bermain 

atau bahkan merekontruksi makna kehidupan. Namun pada dasarnya teknologi 

tetaplah teknologi, hanya sebagai media. Tentu saja hal ini menjadi peluang 

sekaligus tantangan bagi kehidupan manusia.  

 Membangun strategi untuk menghadapi tantangan era digital adalah hal 

urgent yang harus dipikirkan oleh tenaga pendidik, pemerintah dan para pendiri 

agama. Pertanyaan yang paling mendasar ialah, bagaimana memanfaatkan 

teknologi tanpa kehilangan esensi spiritual dan intelektual?. Sifat teknologi 

digital sebenarnya sebagai ruang lingkup untuk menyatukan orang tanpa bertemu 

secara langsung tetapi melalui media digital.  

 Tantangan era digital menyentuh aspek intelektual dan spiritual. 

Perkembangan media digital menarik generasi muda untuk nyaman dalam dunia 

maya, terlihat dari sikap individualis didalam dunia nyata. meskipun terlibat 

dalam interaksi sosial secara langsung smathpone tetap menjadi hal yang paling 

penting. Media sosial semakin hari menampilkan fitur baru seperti tontonan video 

dengan algoritma untuk menciptakan polarisasi cara berpikir hingga pada 

akhirnya para pengguna lebih nyaman dalam media sosial dibandingkan 

berinteraksi secara langsung. Menikmati tontonan media sosial menjadi hal yang 

harus dilakukan setiap hari daripada membuka lembaran buku. Fenomena tersebut 

menyebabkan pendangkalan intelektual, sebab tontonan media sosial lebih banyak 

menyediakan konten hiburan daripada konten edukasi.  

 Data dari laporan penelitian yang dilakukan oleh lembaga penelitian 

Populix dan Katadata Media Network menampilkan data bahwa  76% responden 

pengguna media sosial lebih sering mengakses media sosial untuk menonton 

video hiburan, 63% responden mengakses konten review produk, 62% responden 
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mengakses berita viral sementara yang paling sedikit mengakses informasi konser 

denga responden 21%. Artinya sebagian besar pengguna media sosial lebih 

cenderung menyukai konten-konten viral dan  video hiburan.
65

  

 Tantangan era digital tidak hanya media sosial dan segala polarisasi 

didalamnya melainkan platform media digital lainnya seperti aplikasi game online 

juga memberikan efek samping negatif  bagi para penggunanya, seperti keinginan 

untuk terus berada didalam dunia game. Masalah literasi dan budaya minat baca 

yang salah satu menjadi masalah besar generasi muda dengan adanya media sosial 

semakin rendah karena dibandingkan dengan media sosial, buku jauh lebih 

membosankan untuk mereka yang senang dengan media sosial. Budaya baca yang 

rendah akan mengakibatkan informasi yang tidak benar mudah diserap dan pada 

akhirnya mengkomsumsi data-data yang tidak valid.  

 Pengalihan pembelajaran ke ruang virtual harus dilakukan untuk 

menghindari vakum belajar di masa pandemi dan mempermudah komunikasi 

siswa dan tenaga pengajar melalui media digital. Akses informasi ilmu 

pengetahuan lambat laun beralih dari buku cetak ke Open Souce yaitu keterbukaan 

informasi bersumber dari google. Selama masa pandemi siswa-siswi diwajibkan 

untuk memiliki smarthphone untuk menunjang proses pembelajaran secara online, 

pihak sekolah sulit untuk mengontrol siswa-siswi dalam penggunaan media sosial 

sebab, pihak sekolah pun menggunakan media sosial untuk memperkenalkan dan 

mengunggah kegiatan sekolah ke publik. Tidak mudah untuk tidak terlibat dengan  

media sosial di era digital karena  hampir semua aktivitas dipublikasi dan 

dilakukan dalam ruang virtual. 
66

 

  Langkah praktis yang bisa diupayakan oleh pendidikan di era digital 

ialah ikut bergabung dengan laju perkembangan teknologi  guna pemanfaatan 

media digital untuk pendidikan yang lebih mudah dan akselarasi informasi dan 
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data. Disisi lain perlu strategi untuk mengatasi penyimpangan moral dari 

penggunaan media sosial, salah satu cara yang dilakukan oleh pihak sekolah ialah 

mengoptimalkan pengamalan interpretasi ajaran agama dalam aspek etika dan 

moral untuk mengontrol perilaku menyimpang dalam penggunaan media sosial. 

Teknologi hanya memberikan media tapi tidak memberikan panduan untuk 

mengatur etika bermedia sosial, maka dari itu perlu agama untuk mengatur aspek 

moral dan etika. Mengingat teologi sering berkembangnya zaman tidak lagi 

membahas isu-isu klasik melainkan ikut bergerak mengikuti perkembangan isu-

isu kemanusiaan yang banyak hadir dalam era digital.  

 Agama selalu memberi  peringatan untuk hidup dengan ajaran-ajaran 

agama  yang diinterpretasikan oleh para ahli agama dengan cara menjaga 

kedamaian, saling mengasihi, saling berbagi, dan hidup dengan ilmu bukan 

dengan kebodahan sedangkan sains dan teknologi tidak memberikan aturan yang 

pasti berkaitan dengan etika penggunaan media sosial sehingga, terjadi banyak 

penyimpangan dalam dunia maya dan terimplementasikan melalui perilaku yang 

ditampilkan.  

 Teknologi dan Agama secara kerangka berpikir sangat sulit dilakukan 

penyatuan untuk mengkonstruksi peradaban,sebab teknologi dengan pola berpikir 

pasti, verifikasi dan objektif sedangkan agama yang bersifat subjektif dan abstrak 

dan tidak dapat divalidasi menggunakan akal. Tetapi keduanya bisa berdialog 

untuk mengambil nilai-nilai yang mengandung manfaat bagi peradaban manusia 

untuk lebih beradab dan berakhlak serta bijak dalam penggunaan media sosial. 

Perlu agama untuk mengendalikan manusia untuk tidak terlampau bebas dalam 

menggunakan media sosial. Dalam prakteknya pihak sekolah berusaha untuk 

menanamkan kepada siswa-siswi pengajaran mengenai akidah terlebih dahulu 

dengan mengoptimalkan pengamalan ibadah sebagai praktek dari QS-Al 

'Ankabut/29: 33 Allah Swt berfirman : 

 



 
 

47 

وَلَذكِْرُ َ  اِنَّ الصَّلٰوةَ تَ ن ْهٰى عَنِ الْفَحْشَاۤءِ وَالْمُنْكَرِ  َ  اوُْحِيَ الِيَْكَ مِنَ الْكِتٰبِ وَاقَِمِ الصَّلٰوةَ  َٰٓ اتُْلُ مَا

وِ اكَْبَ رُ  وُ يَ عْلَمُ مَا تَصْنَ عُوْنَ ) َ  اللّٰ  ( ٥٤وَاللّٰ

Terjemahnya:  

 “Bacalah (Nabi Muhammad) Kitab (Al-Qur‟an) yang telah diwahyukan 

kepadamu dan tegakkanlah salat. Sesungguhnya salat itu mencegah dari 

(perbuatan) keji dan mungkar. Sungguh, mengingat Allah (salat) itu lebih 

besar (keutamaannya daripada ibadah yang lain). Allah mengetahui apa 

yang kamu kerjakan.”
67

 

 Dalam tafsir Ibnu katsir maksud daripada ayat di atas ialah, Allah Swt 

memerintahkan kepada Rasul-Nya dan orang mukmin untuk membaca 

Alqurandan menyampaikan kepada manusia bahwa sholat itu mengandung dua 

hikmah, yaitu dapat menjadi pencegah diri dari perbuatan keji dan mungkar, 

maksudnya ialah dapat berfungsi sebagai pengekang diri dari kebiasaan 

melakukan kedua perbuatan terssebut dan mendorong pelakunya untuk 

menghindar. Di dalam sebuah hadis melalui riwayat Imran dan Ibnu Abbas secara 

marfu‟ telah disebutkan “Barang siapa yang sholatnya masih belum dapat 

mencegah dirinya dari mengerjaan perbuatan keji dan munkar, maka tiada lain ia 

makin bertambah jauh dari Allah”.
68

  

 Berdasarkan ayat tersebut maka, kepala sekolah SMA 11 Pangkaje‟ne 

dan Kepulauan memberikan tugas kepada  siswa-siswi untuk menghafalkan 

Alqurandan memperbaiki kualitas sholatnya dengan tugas tambahan 

menghafalkan arti dan makna bacaan sholat dan gerakan sholat serta merutinkan 

sholat sunnah dhuha sebelum memasuki kelas pembelajaran. Sedangkan bagi 

yang beragama non-islam setiap jum‟at dianjurkan untuk mengikuti literasi kitab 

oleh para pendeta ataupun guru yang beragama Kristen.  
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 Dengan strategi melibatkan peran teologi dalam era digital diharapkan 

mampu untuk membimbing generasi muda untuk tidak terbawa oleh arus 

polarisasi media sosial dan meningkatkan minat baca. Namun, pihak sekolah tidak 

bisa berbuat lebih banyak di lingkungan luar sekolah maka, peran orang tua juga 

sangat penting dalam mengontrol para siswa-siswi dalam penggunaan 

smathphone. Pada fakta fenomena yang terlihat meski tidak semua secara 

keseluruhan siswa-siswi SMA 11 Pangkaje‟ne dan Kepulauan  tetapi sebagian 

besar dari mereka memiliki sikap individualis dan berfokus pada smarthphone  

meskipun sedang berhadapan dengan sesama teman.  

 Salah satu cara untuk pengalihan fokus dari media sosial ialah 

memberikan tugas tambahan untuk menghafal Alquranagar sebagaian waktu 

bermedia sosial bisa dialokasikan ke hal-hal yag bermanfaat. Langkah praktis 

lainnya yang dilakukan oleh pihak sekolah ialah menuntut siswa-siswi 

berkreatifitas melalui media sosial dengan cara belajar membuat spanduk, 

pampflet kegiatan, kampanye dan dokumentasi tentang pembelajaran.   

 Kemajuan teknologi setidaknya harus dimanfaatkan untuk kepentingan 

publikasi. Media sosial adalah platform digital yang menyediakan akselerasi 

informasi sehingga lebih banyak orang yang bisa melihat proses-proses 

pembelajaran, salah satu pertimbangan pihak sekolah untuk ikut serta dalam 

penggunaan media sosial ialah karena manusia di era digital lebih banyak 

berinteraksi dan menghabiskan banyak waktu untuk mengakses media sosial 

untuk itu pihak sekolah ikut serta dalam pemanfaatan media sosial.  

 Perbaikan polarisasi konten video berbagai media sosial sudah dilakukan 

oleh kepala sekolah dengan membebankan tugas menonton video dengan 

pembahasan keagamaan, pendidikan, dan pemecahan soal-soal sains guna 

mengambil pembelajaran melalui penyampaian dari para ahli yang ikut serta 

berbagi dalam media sosial. Pembahasan moderasi beragama oleh pihak sekolah 

dengan pembuatan video drama tentang keberagaman dan keberagamaan 

kemudian dipublikasi melalui media sosial untuk membagikan konsep moderasi 

agama dalam ruang digital agar dilihat oleh banyak orang.  
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 Teologi penting untuk ikut serta dalam membangun etika dan 

memperbaiki cara berpikir generasi muda untuk pragmatis sekaligus humanis agar 

keseimbangan antara intelektual dan spiritual tumbuh beriringan dan 

mengontruksi peradaban manusia menjadi lebih beradab seiring dengan kemajuan 

teknologi.  

C. Implikasi Teologi di Era Digital Terhadap Perilaku Keberagamaan 

Media Sosial Siswa-Siswi SMA 11 Pangkje’ne dan Kepulauan  

 Teologi di era digital dalam implementasinya terhadap ruang pendidikan 

berbasis digital pada faktanya tidak mudah untuk diterapkan. Kekuatan media 

sosial dalam menarik generasi muda melalui konten video hiburan dan 

kemudahan mendapatkan informasi secara cepat menjadi hal yang menghadirkan 

kenyamanan dan polarisasi bagi siapa saja yang mengakses media sosial. 

Pengetahuan siswa-siswi lebih banyak didapatkan dari media sosial dan google. 

Fenomena yang terjadi dalam sistem pembelajaran di SMA 11 Pangkaje‟ne ialah 

pemanfaatan open source atau sumber terbuka dari google dan media sosial dan 

seluruh siswa untuk mengikuti sistem tersebut harus memiliki smathphone dan 

internet untuk bisa mengimplementasikan sistem pembelajaran berbasis online.  

 Keterbukaan informasi di era digital tidak hanya menguntungkan dalam 

akselerasi informasi tetapi disisi lain perlu analisis kritis untuk menyaring data 

dan informasi yang tersedia dalam media digital. Termasuk dalam aspek ajaran 

agama yang banyak beredar artikel-artikel yang berisi jawaban dari pertanyaan 

yang berkaitan dengan hadist, fikih, dan tafsir tentang kitab suci dan tidak semua 

bisa diverifikasi kebenarannya.
69

 Kemalasan para siswa-siswi dalam membaca 

menjadikan informasi mentah itu dikomsumsi sebagai pengetahuan.   

 Perilaku keberagamaan pada dasarnya berawal dari cara seseorang 

memahami dan menerjemahkan ajaran agama yang dianutnya kemudian 

dipraktekkan melalui perilaku sebagai bentuk ketaatan terhadap Tuhan, maka 

ketika terjadi perilaku meyimpang dari ajaran agama yang diajarkan hal pertama 
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yang perlu ditelusuri ialah sumber pengetahuan yang didapatkan. Ketika 

pengetahuan yang didapatkan dari rujukan yang salah dalam hal ini tidak sesuai 

dengan konsep ajaran agama.  

 Keberagaman agama, suku dan budaya di SMA 11 Pangkaje‟ne dan 

kepulauan menjadi keharusan bagi siswa untuk bersikap inklusif dan menghargai 

perbedaan termasuk menghargai hak berbicara. Fenomena yang terjadi perilaku 

yang tampil adalah kurangnya sikap mendengarkan satu sama lain ketika sedang 

berbicara ataupun berdiskusi penyebab utamanya ialah beberapa siswa terlalu 

fokus pada smarthphone dan aplikasi media digital seperti Instagram, Youtube, 

dan Game Online. Fenomena yang terlihat dari hasil observasi ialah kemalasan 

beribadah bagi sebagian siswa laki-laki seperti sholat bagi mereka yang beragama 

Islam seringkali harus dipaksa guru piket. Penyebab utama dari kemalasan itu 

ialah karena terlalu sibuk dengan game online dan media sosial. Sanksi yang 

diberikan oleh pihak sekolah ialah menyita smarthphone dan syarat pengembalian 

adalah menghafalkan surah Alquran yang diberikan oleh guru pendidkan agama 

Islam.  

 Fenomena  perilaku keberagamaan antar siswa  yang terjadi di SMA 11 

Pangkaje‟ne dan kepulauan dibentuk dengan pengetahuan yang banyak terambil 

dari google, konten video media sosial dan artikel dari media digital. Karena 

sumber rujukan primer mereka adalah mengandalkan open source. Perilaku 

keberagamaan yang tampil hampir tidak menunjukkan adanya konflik antar para 

siswa yang berbeda agama. Seperti perilaku siswa yang mengolok-olok agama 

lain, atau mendiskriminasi mereka yang minoritas. Bagi mereka perbedaan adalah 

cara mereka belajar menghargai keyakinan orang lain dengan batas-batas yang 

telah ditetapkan oleh ajaran agama mereka masing-masing. Sikap seperti ini lahir 

dari pendidikan moderasi beragama yang seringkali disampaikan dalam setiap 

kegiatan siswa.
70
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 Fenomena lain yang terjadi ialah kurangnya kesadaran dalam budaya 

baca buku. Waktu luang ketika istirahat atau free class ketika guru tidak mengisi 

kelas lebih digunakan untuk media sosial dan bermain game di dalam kelas 

daripada membaca buku di perpustakaan sekolah.  

 Bagi para siswa menonton video hiburan lebih penting dari membaca 

buku. Menurut pernyataan siswa mereka cepat merasa lelah dan mengantuk ketika 

sedang membaca sedangkan ketika sedang menonton konten media sosial bisa 

sampai menghabiskan waktu hinggal 10 jam per hari.
71

 Tidak mengherankan 

sebab membaca buku mengajak para pembacanya untuk berpikir tentang setiap 

kalimat yang ada di dalam buku sedangan dalam media sosial mereka disajikan 

dengan berbagai video apa saja yang mereka inginkan tanpa perlu berpikir. 

Fenomena tersebut mengikis sisi intelektual para siswa yang seharusnya dibangun 

melalui budaya baca tidak hanya tugas-tugas latihan di ruang kelas.  

 Dari hasil observasi salah satu hal yang paling memprihatinkan adalah 

penggunaan bahasa kasar yang diadopsi dari konten dan cara berkomunikasi  

media sosial dan perangkat game online yang cenderung menggunakan bahasa 

kasar, membuat sebagian siswa laki-laki dan beberapa siswa perempuan sulit 

mengontrol penggunaan bahasa yang mereka keluarkan ketika berbicara satu sama 

lain. Artinya salah satu bahaya dari mengkomsumsi konten media sosial yang 

tidak bernilai edukasi melainkan berisi  akan mendikte cara seseorang berbicara 

dengan bahasa yang viral dalam konten-konten media sosial.  

  Peneliti melakukan survei kepada  40 peserta didik pada di tiga tingkatan 

kelas yaitu kelas X, XI dan XII. Pengumpulan data  melalui google form untuk 

mengetahui seberapa penting media sosial dan seberapa sering mereka 

menghabiskkan waktu dengan media sosial kemudian  konten media sosial yang 

paling sering diakses. Hasil survey  pada kurung waktu 15-25 November 2023 

menujukkan bahwa 87% media sosial sangat penting dan rata-rata penggunaan 

smarthphone 6 sampai 8 jam/hari dan yang paling lama 16 jam/hari. Aplikasi 
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media sosial yang paling sering diakses adalah aplikasi Instagram dan TikTok. 

Peserta didik lebih menyukai scroll tiktok  dengan angka presentase 51,1% 

dibandingkan membaca buku hanya 33,3% dan konten yang paling sering 

ditonton adalah konten hiburan. Dari hasil survei dapat ditarik kesimpulan bahwa 

media sosial unggul dalam hal mempengaruhi dan membuat nyaman peserta didik 

dengan sebagaian besar waktunya habis dalam ruang digital. 

 Usaha pihak sekolah untuk menghidupkan teologi di era teknologi 

dengan kecanggihan media digital diharapkan akan mampu menjadi kontrol etika 

melalui pembinaan spiritual kepada para siswa.
72

 Salah satu usaha yang dilakukan 

oleh pihak sekolah ialah melaksanakan kajian literasi keagamaan setiap pagi 

sebelum memasuki kelas dengan topik pembahasan yang berbeda setiap harinya.
73

 

Kemudian setiap hari Jum‟at dilakukan tadarrus berjama‟ah untuk kaum 

perempuan agar waktu istirahat tidak terbuang sia-sia dengan bermain media 

sosial. Bagi yang beragama Kristen dan Hindu diarahkan untuk ke perpustakaan 

literasi sesuai dengan kitab suci masing-masing.  

 Akumulasi hasil penelitian menunjukkan bahwa konsep  teologi era digital 

di SMA 11 Pangkaje‟ne dan Kepulauan di latar belakangi oleh pandemic covid-19 

yang memaksa untuk melakukan  peralihan proses pembelajaran tatap muka ke 

ruang virtual. Kesadaran pihak sekolah mengenai tantangan era digital yang 

mencakup masalah keterbukaan informasi, polarisasi, algortima media sosial, 

hoax dan perilaku menyimpang dalam ruang digital yang harus dihadapi dengan 

strategi mengimplementasikan interpretasi ajaran agama masuk ke dalam ruang 

digital sebagai aturan moral untuk mengendalikan perilaku menyimpang dengan 

langkah praktis mengoptimalkan penguatan akidah melalui perbaikan kualitas 

Ibadah dan penanaman Al- Qur‟an dalam proses pembelajaran . 

Meski pada faktanya dalam aspek intelektual masih terbawa pada arus 

polarisasi dan algoritma media sosial yang di tandai dalam konteks  penggunaan 

                                                           
72

 Rezky Ramadhani, Siswa SMA 11 Pangkaje‟ne dan Kepulauan, wawancara, 30 

November 2023.  
73

 Amir, Guru Pendidikan Agama Islam SMA 11 Pangkaje‟ne dan Kepulauan, wawancara, 

24 November 2023.  



 
 

53 

bahasa yang tidak pantas masih sering digunakan untuk mengumpat dan 

berkomunikasi antar sesama baik dalam komunikasi digital maupun komunukasi 

secara tatap muka serta rendahnya minat baca oleh peserta didik yang semakin 

memupuk pendangkalan dalam mencerna informasi dari media sosial. 
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BAB V  

PENUTUP 

A. Kesimpulan  

 Berdasarkan hasil peneltian tentang  teologi di era digital studi atas 

fenomena keberagamaan media sosial berlokasi di SMA 11 Pangkaje‟ne dan 

Kepulauan maka dapat ditarik kesimpulan secara holistik mengenai ringkasan 

hasil penelitian sebagai berikut : 

1. Konsep teologi digital di SMA 11 Pangkaje‟ne dan Kepulauan berusaha 

untuk melibatkan agama dalam menjawab setiap tantangan era digital 

yang  pada  awalnya mulai intensif digunakan saat pandemi covid19 yang 

mengubah sistem pembelajaran seluruhnya melalui media digital. Bukan 

hal mudah bagi pihak sekolah untuk mengontrol siswa dalam ruang digital 

disebabkan sempitnya ruang interaksi. Kemudahan akses informasi dan 

data membuat pihak  sekolah memutuskan untuk menggunakan media 

digital dalam proses pembelajaran dengan segala konsekuensi bahwa 

dampak negative dari media sosial seperti kecanduan akan penggunaan Hp 

bagi siswa karena media sosial, untuk meminimalisir dampak negatif 

media sosial maka agama salah satu cara yang tepat untuk mengontrol 

perilaku menyimpang yang terjadi disebabkan alur polarisasi konten yang 

tidak bermutu dari media sosial.Melaluil angkah praktis seperti 

memperbaiki kualitas sholat dan bacaan Alquranmelalui literasi setiap  

pagi diharapkan dapat membantu peserta didik lebih bijak dalam 

memanfaatkan teknologi.  

2. Implikasi Teologi di era digital dalam memengaruhi perilaku keberagmaan 

media siswa-siswi SMA 11 Pangkaje‟ne dan Kepulauan, teologi terlibat 

dalam mengontrol perilaku siswa pada sisi menanggapi perbedaan agama, 

pengamalan masing-masing agama diekspresikan secara bebas meski 

dalam ruang yang sama. Perilaku mengolok-olok agama lain tidak pernah 

terjadi setiap pemeluk agama memahami batas-batas teologis yang bersifat 

akidah dan yang bersifat sosial. Tidak bisa dipungkiri pengaruh media 

sosial yang digunakan tidak bijak menunjukaan beberapa perilaku yang 
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tidak baik seperti penggunaan bahasa kasar ketika sedang berkomunikasi 

dan sikap individualis yang mereduksi interaksi sosial antar sesame 

peserta didik kemudian yang paling urgent kenyamanan menikmati konten 

hiburan media sosial menyebabkan semakin merosotnya minat literasi 

peserta didik.  

B. Saran  

    Setiap sesuatu tentunya tidak ada yang sempurna karena kesempurnaan 

hanyalah milik-Nya, termasuk upaya yang dilakukan oleh pihak sekolah SMA 

11 Pangkaje‟ne dan Kepulauan dalam  prosesnya memanfaatkan teknologi . 

Untuk itu, perlu kiranya penulis menyampaikan beberapa saran demi 

kemajuan dan khususnya perkembangan literasi. 

1. Untuk wawasan yang lebih luas mengenai dampak media sosial 

pihak sekolah perlu mengadakan satu seminar mengenai dampak 

penggunaan media sosial.  

2. Minat Literasi yang masih sangat minim bisa ditingkatkan melaui 

penugasan untuk membaca buku-buku tertentu atau sekedar 

mengadakan lapak baca setiap minggu.  
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LAMPIRAN- LAMPIRAN 

 

1. DATA INFORMAN  

 

         Dalam Penelitia Teologi di  Era Digital Studi atas Fenomena  Keberagmaan 

Media Sosial di SMA 11 Pangkaje‟ne  dan  Kepulauan  dilakukan  wawancara  

dengan  informan, adapun  data dari informan sebagai berikut :  

 

No Nama /Umur Jabatan Ket. 

1. Abdurrasyid /47 tahun Kepala Sekolah 24 November 2023 

2. Ustad Amir /54 tahun Pembina Rohis 13 November 2023 

3. Nuraini/30 tahun Guru  PAI 13 November 2023 

5. Umi  Hanik/ 42 tahun Guru PAI 14 November 2023 

4. Rapiudin/31 tahun Staff administrasi 24 November 2023 

5. Marwanah /16 tahun Siswi 08 November 2023 

6. Resky Ramadani /16 tahun Siswi 10 November 2023 

7. Komang Kumala Rai /15 tahun Siswa 07 November 2023 

8. Nur Amalia Safir/ 21 tahun Alumni 2020 01 November 2023 

9. Reynandi/15 tahun Siswa 07 November 2023 

10. Grace/18 tahun Siswa 09 November 2023 

 

2. DATA RESPONDEN  

Dalam penelitian dilakukan survey pada tanggal 15  - 25 November  2023 

kepada 40  peserta didik dari tiga  tingkatan yaitu kelas X, XI dan kelas XII. 

Adapun data responden sebagai berikut. 

No Nama Kelas Agama Asal 

1. Marwanah  XI Islam  Pangkep  

2. Reski Rahmadani  XI Islam Pangkep  

3. Reynandi  X Islam  Pangkep  

4. Ahmad Fauzan  XII Islam  Pangkep  

5. Nurul Fajriani  XII Islam  Pangkep 

6. Rica Rahayu Utami XII Islam  Pangkep  

7. Fahrul Islam Ridwan  X Islam  Pangkep 

8. Meliana  X  Islam  Pangkep  

9. Grace  XI Kristen  Toraja  

10. Annisa X Islam  Pangkep  

11. Amalia Ramadhani  XI Islam  Pangkep  

12. Aulia Nur Fitriah  X Islam  Pangkep  

13. Purwaningsih  XI  Islam  Makassar  

14. Aisyah Qonita  X Islam  Makassar  

15. Akbar Rasyid  X  Islam  Pangkep  
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16. Andi Nasyawana  X Islam  Pangkep  

17. Andi Siti Khumaira XII Islam  Pangkep  

18. Anggita Maharani  XI Islam  Pangkep  

19. Arini Aslamiyah Putri  X Islam  Pangkep 

20. Anti  XII Islam  Pangkep 

21. Aswin Gumilar  XI Islam  Pangkep 

22. Edelweis Gelar Sarjani XI Kristen  Toraja  

23. Dzikra Mursyid  XI  Islam Pangkep  

24. Faizah Ambarwati  XII Islam  Pangkep  

25. Izzah Hasliah X Islam Pangkep 

26. Jumliah X Islam Pangkep 

27. Komang Kumara Rai X Hindu Makassar 

28. Mizka Aurellia Ariqah XII Islam Pangkep 

29. Muhammad Azhar X Islam Pangkep 

30. Muh. Fadhil Haryanto XI Islam  Pangkep  

31. Mysrayanti Abbas X Islam  Pangkep  

32. Nur Asdaniyah  XII Islam  Pangkep  

33. Nadiah Elsa Santiyah  X Islam  Makassar 

34. Nuaqilah Herman  XI Islam  Makassar  

35. Nur Athiyah Nabila  X Islam  Pangkep  

36. Shafirah Azzahra. R XI Islam  Pangkep 

37. Rifqi Al-Mahdi   XI Islam  Pangkep 

38. Nurhidayat  XII Islam  Pangkep 

39. Rasyiqah Ayu Nashifah  XII Islam  Makassar  

40. Wahyudi Muas X Islam  Pangkep 

 

  



 
 

60 

3. Lampiran Hasil Survey Pada Tanggal 15-25  November 2023 Terlampir 

Hasi Data Sebagai Berikut : 

1.  Seberapa  penting media sosial menurut responden?   

 

Deskripsi Hasil Survei: Dari 46 responden yang mengisi survei peneliti 

melakukan analisis data dari 46 orang kemudian direduksi menjadi 40 data  yang 

layak untuk  ditampilkan. Hasil survei berdasarkan diagram diatas menunjukkan 

seluruh responden dengan presentasi angka 87% menganggap media sosial sangat 

penting.  

2. Seberapa penting pemahaman keagamaan menurut responden ? 

 

Deskripsi Hasil Survei: Dari 46 responden yang mengisi survei peneliti 

melakukan analisis data dari 46 orang kemudian direduksi menjadi 40 data yang 

layak untuk  ditampilkan. Hasil survei berdasarkan diagram diatas menunjukkan 
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seluruh responden dengan presentasi angka 100% menganggap sangat penting 

bagi mereka pemahaman keagamaan.  

3. Berapa  jam /hari dihabiskan dalam menggunakan media sosial? 

 

Deskripsi Hasil Survei: Dari 46 responden yang mengisi survei peneliti 

melakukan analisis data dari 46 orang kemudian direduksi menjadi 40 responden 

dengan kualifikasi data yang layak untuk  ditampilkan. Hasil survei berdasarkan 

diagram diatas menunjukkan bahwa siswa paling lama menghabiskan 16 jam/hari 

dalam screen time media sosial dan paling sedikit menghabiskan waktu 3 sampa 5 

jam /hari. 

 

4. Seberapa toleransi siswa-siswi dan tenaga pendidik di SMA 11 Pangkaje'ne dan  

Kepulauan? 
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Deskripsi Hasil Survei: Dari 46 responden yang mengisi survei peneliti 

melakukan analisis data dari 46 orang kemudian direduksi menjadi 40 responden 

melalui kualifikasi data yang layak untuk  ditampilkan. Hasil survei berdasarkan 

diagram diatas 5 dari 40 siswa memberikan jawaban "sangat toleransi" untuk 

sikap toleransi di SMA 11 Pangkaje'ne.  

5. Aplikasi media sosial yang paling sering responden akses? 

 

Deskripsi Hasil Survei: Dari 46 responden yang mengisi survei peneliti 

melakukan analisis data dari 46 orang kemudian direduksi menjadi 40 yang layak 

untuk  ditampilkan. Hasil survei berdasarkan diagram diatas menunjukkan bahwa 

presentasi angka 13% untuk instagram dan tiktok menjadi media sosial yan paling 

sering diakses.  

6. Konten video sosial yang paling disukai responden? 
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Deskripsi Hasil Survei: Dari 46 responden yang mengisi survei peneliti 

melakukan analisis data dari 46 orang kemudian direduksi menjadi 40 yang layak 

untuk  ditampilkan. Hasil survei berdasarkan diagram data menunjukkan bahwa 

rata-rata jawaban siswa menyukai menonton konten video yang masuk dalam 

kategori konten hiburan.  

7. Pilihan antara buku atau scroll media sosial yang paling disukai responden? 

 

 

Deskripsi Hasil Survei: Dari 46 responden yang mengisi survei peneliti 

melakukan analisis data dari 46 orang kemudian direduksi menjadi 40 yang layak 

untuk  ditampilkan. Hasil survei berdasarkan diagram data menunjukkan bahwa 

responden cenderung lebih menyukai berinteraksi dengan media sosial melalui 
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scroll tiktik dengan angka prenstesi 51,1% disusul dengan instagram 15,6%  dan 

33% untuk responden yang menyukai membaca buku. 

8.  Seberapa sering reponden mengunjungi perpustakaan? 

 

Deskripsi Hasil Survei: Dari 46 responden yang mengisi survei peneliti 

melakukan analisis data dari 46 orang kemudian direduksi menjadi 40 yang layak 

untuk  ditampilkan. Hasil survei berdasarkan diagram data menunjukkan bahwa 

33 dari 40 responden memberikan keterangan tidak terlalu sering mengunjungi 

perpustakaan dengan angka prentasi 76,7%  dan hanya 4 reponden yang sering 

mengunjungi perpustakaan dengan angak 20,9% dan 3 responden yang sama 

sekali tidak pernah mengunjungi perpustakaan dengan angka presentasi 2,3%.  

9. Bagaimana menanggapi perbedaan agama?  

Deskripsi hasil penelitian : Data peneltian melalui bentuk jawaban deskriptif maka 

peneliti mengakumulasi data dengan hasil survei menunjukkan  bahwa: rata-rata 

jawaban responden adalah : 

 1. Menghargai dan menghormati keyakinan orang lain  

 2. Memahami dan menerima perbedaan  

 3. Komunikasi yang baik  dengan para pemeluk agama yang lain 

4. PANDUAN WAWANCARA  PIHAK SEKOLAH  

1. Bagaimana  pandangan bapak/ibu mengenai media sosial ? 

2.Seberapa bermanfaat media digital terhadap tunjangan pembelajaran 

siswa? 
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3. Apakah seluruh siswa memiliki Smarthphone? 

4. Apakah pihak sekolah pernah diadakan diskusi atau seminar pendidikan   

keberagamaan ? 

5.  Strategi sekolah dalam upaya meningkatkan minat literasi  

6. Bagaimana pihak sekolah mengontrol penggunaan smarthphone pada 

saat  jam istirahat? 

7. Bagaimana strategi sekolah melibatkan teologi kedalam kemajuan 

teknologi ? 

8. Apakah pernah terjadi kasus bullying terhadap siswa yang berbeda 

agama?  

9. Kasus apa saja yang sering terjadi di sekolah?  

 

6. PANDUAN WAWANCARA  SISWA  

1. Seberapa penting media sosial?  

2. Konten jenis konten video yang paling sering di tonton ? 

3. Berapa  jam /hari dihabiskan dalam menggunakan media sosial? 

4. Aplikasi media sosial yang paling sering digunakan?  

5. Lebih suka membaca buku atau scrolling media sosial? 

6. Seberapa sering mengunjungi perpustakaan? 

7. Bagaimana menyikapi perbedaan Agama? 

8. Seberapa toleransi siswa-siswi SMA 11 Pangkaje'ne? 

9. Apakah pernah terjadi konflik antar siswa mengatasnamakan agama? 

10. bagaimana pemahaman  siswa-siswi mengenai toleransi? 

11. Seberapa  penting pemahaman keagamaan? 

 

5. PANDUAN SURVEI MELALUI GOOGLE FORM  

1. Seberapa  penting media sosial bagi responden? 

2. Seberapa penting pemahaman keagamaan menurut responden? 

3. Makna toleransi menurut responden? 

4. Seberapa toleransi siswa-siswi dan tenaga pendidik di SMA 11 

Pangkaje'ne dan Kepulauan? 
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5. Bagaimana responden menanggapi perbedaan agama? 

6. Seberapa sering reponden mengunjungi perpustakaan? 

7. Aplikasi media sosial yang paling sering responden akses? 

8. Konten video sosial yang paling disukai responden? 

9. Pilihan antara buku atau scroll media sosial yang paling disukai 

responden? 

10. Berapa jam yang dihabiskan responden dengan smarthphone? 

11. Konten video yang akhir-akhir ini sering di tonton oleh responden? 
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DOKUMENTASI 

 

DOKUMEN SURAT PENELTIAN 

 

 

     

KET: Surat Izin Penelitian Dari Dinas Penanaman Modal Dan Satuan 

Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Selatan 
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KET : Dokumen Lembar Disposisi  Pembimbing Penelitian SMA 11 

Pangkaje’ne dan Kepulauan.  
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DOKUMENTASI WAWANCARA DAN OBSERVASI  

1.  Kepala Sekolah SMA 11 Pangkaje'ne dan Kepulauan 

 

 

Drs. Abdurrasyid M.pd  
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2. Tenaga Pendidik  

    

Ustadz Amir S.Ag       Nuraini S. Ag 

(Pembina Rohis)      (Guru  Mata Pelajaran 

PA) 

 

     

         

Proses belajar mengajar dan Focus Group Discussion  

( 15 November 2023)  
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 Wawancara 24 November 2023  

 

 

 

        

 

(Observasi 15 November 2023) 
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Kegiatan Pelaksanaan Proyek penguatan Pancasila dan Keberagamaan 

(17 November 2023 ) 

 

 

 

Observasi melalui proses pembelajaran Pendidikan Agama Islam 

(24 November 2023) 
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“The show must go on, your body, your inttelect and your sprituality until die." 

 

 


