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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN  
SINGKATAN Transliterasi Arab-Latin 

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin 

dapat dilihat pada tabel berikut: 

1. Konsonan 
 

Huruf Arab Nam
a 

Huruf Latin Nama 

 Alif Tidak ا
dilambangkan 

Tidak 
dilambangkan 

 Ba B Be ب

 Ta T Te ت

 ṡa ṡ s (dengan titik di ث
atas) 

 Jim J Je ج

 ḥa ḥ (dengan titik di ح
bawah) 

 Kha Kh Ka dan ha خ

 Dal D De د

 Żal Ż et (dengan titik di ذ
atas) 

 Ra R Er ر

 Zai Z Zet ز

 Sin S Es س

 Syin Sy es dan ye ش

 ṣad ṣ s (dengan titik ص
bawah) 

 ḍad ḍ e (dengan titik ض
bawah) 
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 ṭa ṭ e (dengan ط
titik bawah) 

 ẓa ẓ et (dengan ظ
titik bawah) 

 ain „ apostrof‟ ع
terbalik 

 Gain G Ge غ

 Fa F Ef ف

 Qaf Q Qi ق

 Kaf K Ka ك

 Lam L El ل

 Mim M Em م

 Nun N En ن

 Wau W We و

 Ha H Ha ھ

Hamzah ‟ Apos ء
trof 

 Ya Y Ye ى

 
Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa 

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

dengan tanda (‟). 

2. Vokal 

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa indonesia, terdiri atas 

vokal tunggal atau monogtong dan vokal rangkap atau diftong. 
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Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau 

harakat, tranliterasinya sebagai berikut: 

 
Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan 

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

Tanda Nama Huruf Latin Nama 

 fatḥah dan ؘ   ىؙ 
yā‟ 

Ai a dan i 

َ   وؘ ´ fatḥah dan 
wau 

Au a dan u 

Contoh: 
kaifa: كْیف  

haula: ھْوڶ  

3. Maddah 

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan 

huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu: 

 
Contoh: 

māta: َمات ََ   

qīla: َقْیل  َ   

yamūtu:یمُْوُت ََ   

Tanda Nama Huruf Latin Nama 

 fatḥah A A آ           

 Kasrah I I ؚ ا 

 ḍammah U U ؙ ا 

akat dan Huruf Nama 
uruf dan 

Tanda 
Nama 

ى...  َ ´ I ا  َ ´ … atḥah dan alif atau 
yā‟ 

Ā dan garis di atas 

 kasrah dan yā‟ Ī dan garis di atas ىؚ 

 ḍammah dan wau Ū dan garis di atas وؙ
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4. Tā’ marbūṭah 

Ada dua transliterasi untuk tā' marb̺ah: t́' marb̺ah yang mengacu pada 

perbuatan menerima harakat fatah, kasrah, dan dammah, ditransliterasikan 

menjadi [t]. Transliterasi tā' marb̺ah yang merujuk pada orang yang meninggal 

atau orang yang mendapat sukun harakat adalah [h].  

Apabila istilah "tā' marbūṭah" digantikan oleh kata yang mengandung 

kata sandang "al-" dan kedua kata tersebut diucapkan satu per satu, maka 

transliterasi "tā' marbūṭah" dilakukan dengan menggunakan transposisi "ha" 

(h).  

Contoh: 

rauḍahal- atfāl: و ر َْ طفالُ الُْ ضةُُ  َْ  

al- madīnah al- fāḍilah: ُدْینَةُالفَا ضَلة  الَم 

al- ḥikmah: ال حْكَمُة 

5. Syaddah (Tasydīd)  

Dalam sistem penulisan Arab, istilah "syaddah" atau "tasydđd" diwakili 

dengan tanda tasydđd  (  َ  َ  ◌). Dalam transliterasi ini, istilah tersebut diwakili 

oleh pengulangan huruf, yaitu konsonan ganda, bersamaan dengan kata 

“syaddah”. 

Contoh:  

rabbanā:  بن ا  رَّ

najjainā:  ين ا  َ  نّج 

al- ḥaqq:  ق  ال حُّ

al-ḥaj:  ُّال حج  

nu‘ima:   عم َّ  َ   نُ

aduwwun‘:  ع دُّو  

6. Kata Sandang  

Sistem penulisan bahasa Arab menggunakan simbol ( ال) alif lam ma'arifah. 

Pedoman transliterasi ini menganut konvensi standar transliterasi yaitu 
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mentransliterasi kata sandang menjadi "al-", terlepas dari apakah diikuti huruf 

shamsiyah atau qamariyah. 

Artikel tersebut tidak mengikuti struktur fonetik surat yang 

menggantikannya. Artikel disajikan berbeda dengan kata berikutnya, dibatasi 

dengan garis horizontal (-)  

 

7. Hamzah  

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (‟) hanya berlaku 

bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah 

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

berupa alif.  

Contoh: 

ta’murūna:  ن ََ تأمُُروْ ََ   

umirtu: ُُأ مرْت َُ  

8. Penulisan Kata Arab yang Lazim Digunakan dalam Bahasa Indonesia 

Kata, istilah, atau kalimat Arab yang ditransliterasikan merujuk pada 

kata, istilah, atau kalimat Arab yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. 

Proses transliterasi tersebut di atas tidak berlaku lagi terhadap kata, konsep, 

atau kalimat yang sudah lazim dalam leksikon bahasa Indonesia, sering 

digunakan dalam tulisan Indonesia, atau lazim digunakan dalam ranah 

akademik tertentu. Ilustrasinya dapat dilihat pada istilah al-Qur’an (berasal 

dari al-Qur’an), alhamdulillah, dan munaqasyah. Namun demikian, dalam 

konteks rangkaian teks Arab, kata-kata tersebut harus ditransliterasikan 

secara keseluruhan, contoh:  

Fī Ẓilāl al-Qur’ān  

Al-Sunnah qabl al-tadwīn  

Al-‘Ibārātbi‘umūm al-lafẓlābikhuṣūṣal-sabab  
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9. Lafẓ al-Jalālah (الله) 

Secara transliterasi, kata "Allah" tidak mengandung huruf hamzah jika 

diikuti partikel seperti jarr dan huruf lainnya, atau sebagai múf ilaih (frasa 

nominal).  

Contoh:  

billāh  بالله   

dīnullāh   َ ينُا   َ   الله د 

10. Huruf Kapital  

Sistem penulisan bahasa Arab tidak mengenal huruf kapital (All Caps). 

Namun dalam transliterasi, huruf-huruf tersebut memenuhi persyaratan 

penggunaan huruf kapital yang dituangkan dalam pedoman ejaan bahasa 

Indonesia (EYD) terkait. Huruf kapital digunakan untuk menunjukkan inisial 

nama diri (seperti orang, tempat, atau bulan) dan huruf pertama di awal 

kalimat. Dalam hal nama diri diawali dengan kata sandang (al-), huruf awal 

nama diri biasanya dinyatakan dengan huruf kapital, bukan huruf awal kata 

sandang. Bila ditempatkan di awal suatu frasa, huruf A pada artikel tersebut 

ditandai dengan simbol huruf kapital (Al-). Persyaratan ini juga berlaku pada 

huruf pertama judul rujukan sebelum artikel al-, baik yang ditulis dalam teks 

maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR).  

Contoh:  

Wa mā Muḥammadun illā rasūl  

Inna awwala baitin wuḍi’a linnāsi lallażī bi Bakkata Mubārakan 

Syahru Ramaḍān al-lażī unzila fīh al-Qur’ān 

Nasīr al-Dīn al-Ṭūsī 

Abū Nasr al-Farābī 

Al-Gazālī  

Al-Munqiżminal-Ḍalāl  

Dalam hal nama sah seseorang mempunyai nama keluarga Ibnu (putra) 

dan Ab̺u (ayah dari) sebagai nama belakang kedua, maka wajib 
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mencantumkan kedua nama keluarga tersebut sebagai nama penutup dalam 

daftar pustaka. Contoh:  

 

11. Daftar Singkatan 

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah: 

swt. = Subhanahu wa Ta’āla 

saw. = shallallāhu ‘alaihi wasallam 

a.s. = ‘alaihi al-salām 

H = Hijriyah  

M = Masehi 

SM=SebelumMasehi 

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

w. = Wafat tahun 

QS…/…:4 = QS al-Baqarah/2:4  

HR = Hadis Riwayat 

t.p. = Tanpa penerbit 

t.t. = Tanpa tempat  

t.th. = Tanpa  tahu  

 

 

 

 

 

Abū al-Walīd Muhammad ibn Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, 

Abū al-Walīd Muhammad (bukan: Rusyd, Abū al-Walīd Muhammad Ibnu) 

Naṣr Ḥāmid Abū Zaīd, ditulis menjadi Abū Zaīd, Naṣr Ḥāmid 

(bukan: Zaīd, Naṣr Ḥāmid Abū) 
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ABSTRAK 
Nama : Qorunia Algamar  

Nim    : 10200120169 

Judul  : Peran Pemerintah Terhadap Pengawasan Kurikulum Berindikasi        
Radikalisme Di Pesantren Kota Makassar Perspektif Siyasah Syariah  

Skripsi ini berjudul Peran Pemerintah Terhadap Kurikulum Berindikasi 
Radikalisme Di Pesantren Kota Makassar Perspektif Siyasah Syariah adapun 
yang menjadi su masalah pada penelitian ini yaitu 1)  bagaimana pelaksanaan 
pengawasan pemerintah terhadap sistem kurikulum berindikasi radikalisme 
di pesantren kota makassar. 2) bagaimana proses pembinaan kurikulum 
pesantren yang terindikasi radikalisme. 3) bagaimana konsep siyasah syariah 
dalam mencegah timbulnya radikalisme 

Dalam menjawab permasalahan tersebut, penulis menggunakan jenis 
penelitian lapangan (field research) dengan pendekatan normatif empris dan 
normatif syar’i. Adapun metode pengumpulan data yang dilakukan yaitu 
dengan melakukan wawancara, observasi, dokumentasi, dan studi pustaka. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) pelaksanaan pengawasan 
pemerintah terhadap sistem kurikulum berindikasi radikalisme di pesantren 
kota makassar terlaksanakan. Kementrian Agama Kota Makassar turun ke 
lokasi untuk mengawasi kurikulum dan pengajarnya. (2) Proses pembinaan 
Yang dilakukan oleh Kementerian Agama Kota Makassar dimulai dengan 
menerima laporan terkait kurikulum yang terindikasi radikalisme. Pesantren 
yang terbukti mengabaikan teguran akan mendapatkan sanksi pencabutan 
izin operasional. (3) Konsep siyasah syariah dalam mencegah radikalisme 
adalah menerapkan prinsip musyawarah dan keadilan, sesuai dengan Q.S. Asy-
Syura (62) ayat 38 dan Q.S. Al-Hujurat (49) ayat 9. Prinsip ini sejalan dengan 
siyasah syariah. 

Implikasi dari penelitian ini adalah 1) Diharapkan kepada pemerintah 
untuk pengawasan lebih ketat dalam mengawasi kurikulum pesantren. 
2)Sebaiknya pemerintah melakukan sosialisasi yang rutin untuk mengawasi 
pesantren. 3) Diharapkan kepada masyarakat agar dapat meningkatkan 
kesadaran tentang pentingnya pemerintah dalam mengawasi pendidikan 
pesantren, dengan demikian masyarakat juga dapat lebih aktif memantau dan 
melaporkan indikasi radkalisme yang muncul dipesantren
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah  

Pesantren merupakan lembaga pendidikan Islam yang mengajarkan 

para siswanya untuk mempelajari, merasakan dan menjalankan ajaran Islam 

dengan menekankan nilai-nilai moral Islam sebagai acuan hidup bersama 

masyarakat. Pesantren berasal dari kata santri yang berarti siswa, dan pondok 

yang berarti rumah atau tempat tinggal sementara yang terbuat dari bambu. 

Selain itu kata pondok mungkin juga berasal dari bahasa arab “funduq”  yang 

berarti hotel atau asrama.1 

Pesantren sering dipandang hanya sebagai lembaga pendidikan non 

formal oleh sebagian orang. Padahal kenyataannya, pesantren sudah 

mengalami perkembangan yang sangat pesat, tidak hanya menyelenggarakan 

pendidikan non formal, tetapi juga pendidikan formal. Secara umum, 

pendidikan non formal pesantren dikenal dengan istilah pesantren salafiyah 

yang mengutamakan pengajian kita kuning. Sementara itu, pendidikan formal 

pesantren meliputi pendidikan diniyah formal (PDF) dan satuan pendidikan 

mu’adaalah (SPM) yang setara dengan jenjang Ula (SD/MI), wustha 

(SMP/MTS), dan Ulya (SMA/MA). Selain itu, ada juga jenjang pendidikan tinggi 

formal yang dapat disebut Ma’had Aly. Disni, para santri dapat menyelesaikan 

pendidikan sarjana, magister hingga doktor. Disamping itu, pesantren juga 

menyedikan pendidikan kesetaraan, yaitu pendidikan paket A,B,C yang setara 

dengan SD,SMP, dan SMA. Untuk dikategorikan sebagai pendidikan formal 

pesantren, ada syarat-syarat yang harus dipenuhi, yaitu harus berlokasi di 

lingkungan pesantren dan harus ada pengajian kitab kuning, meskipun boleh 

menambahkan materi-materi lain. Syarat-syarat ini sudah diatur dalam 

Undang-Undang Pesantren yang juga dikenal dengan Arkanul Ma'had yang 

 
1 Ridwan Nasir, Mencari Tipologi Format Pendidikan Ideal, Pondok Pesantren Di 

Tengah Arus Perubahan (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005),  h.80. 
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terdiri dari 5 syarat pendirian pesantren, salah satunya adalah adanya 

pengajian Kitab Kuning atau Dirasah Islamiyah.2 

Sejak terjadinya serangan peristiwa peledakan bom di beberapa tempat 

di indonesia. Khususnya di bali (12 oktober 2002 dan 1 oktober 2005), di hotel 

JW. Dan di gereja katedral kota makassar (28 maret 2021), citra pesantren 

menjadi tercoreng. Lembaga pendidikan Islam tertua ini mendapat tuduhan 

sebagai tempat radikalisme dan terorisme. Hal ini disebabkan adanya oleh 

adanya keterlibatan sejumlah orang pesantren dalam aksi peledakan bom yang 

terjadi di bali, makassar dan tempat lainnya di indonesia.3 

Pemerintah mempunyai peran dalam mengawasi pendidikan 

pesantren. Pengawasan pemerintah terhadap pesantren dilakukan untuk 

mengukur dan mengusahakan agar berjalan sesuai tujuan, serta untuk 

melindungi kesehatan masyarakat dengan menjamin tersedianya upaya 

kesehatan yang paripurna, merata, bermutu, dan berkeadilan. Salah satu 

bentuk perhatian dan pengakuan pemerintah terhadap pesantren adalah 

melalui berbagai kebijakan yang telah dikeluarkan, antara lain menetapkan 

tanggal 22 Oktober sebagai Hari Santri, mengesahkan UU No. 18 Tahun 2019 

tentang Pesantren mengatur tentang tiga fungsi pesantren, yaitu pendidikan, 

dakwah, dan pemberdayaan masyarakat, serta memberikan jaminan 

kesetaraan tingkat mutu lulusan, kemudahan akses bagi lulusan, dan 

independensi penyelenggaraan pesantren dan mengeluarkan Perpres No. 

82/2021 tentang Pendanaan Penyelenggaraan Pesantren mengatur mengenai 

Dana Abadi Pesantren, yang merupakan cara pemerintah untuk membantu 

pesantren agar dapat berkembang secara mandiri dan berkelanjutan.  

Kurikulum termasuk bagian dari pendidikan tentunya memiliki tugas 

atau kewajiban yang tidak dapat dipisahkan dari pendidikan. sebenarnya, 

pendidikan dan kurikulum mempunyai keterkaitan satu sama lain. Hal ini 

 
2 KEMENTRIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA, ‘Mengenal Satuan Pendidikan 

Pesantren: Formal Dan Non Formal’ <https://www.kemenag.go.id/opini/mengenal-satuan-
pendidikan-pesantren-formal-dan-nonformal-z1b6r6> [accessed 5 November 2023]. 

3 mohammad kosim, ‘Pesantren Dan Wacana Radikalisme’, Jurnal Karsa, 9.1 (2012), 
h. 42. 
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sejalan dengan para pakar pendidikan, yang dimana fungsi utama sekolah 

adalah pembinaan dan pengembangan potensi individu, terutama 

pengembangan potensi moral, intlektual dan fisik atau keterampilan peserta 

didik. Maka sekolah harus berfungsi sebagai tempat pendidikan formal untuk 

mengembangkan semua potensi peserta didik sebagai sumber daya manusia.4 

kurikulum merupakan seperangkat rencana dan aturan mengenai tujuan, isi 

dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman 

pembelajaran.5  

Kurikulum menjadi hal yang sangat penting dalam dunia pendidikan. 

Tanpa adanya kurikulum yang tepat para peserta didik tak akan memperoleh 

target pembelajaran yang sesuai. Setiap sekolah di indonesia yang memiliki 

jenis dan tingkat yang sama harus menggunakan kurikulum nasional yang 

sama, seperti halnya, semua SD di indonesia harus mengikuti kurikulum SD 

yang telah ditentukan, begitupun untuk tingkat berikutya. Kurikulum ini 

dikembangkan berdasarkan kebutuhan dan permintaan masyarakat yang 

sesuai dengan UU pendidikan nasional. Namun dalam perkembangannya, 

pesantren mendapat tantangan dengan munculnya aliran radikalisme yang 

ingin mengubah segala sesuatu dengan cara kekerasan. aliran ini sebenarnya 

aliran politik yang berpegang pada ideologi ekstrem yang mereka yakini.6 

Radikalisme adalah istilah yang sering ditafsirkan beragam oleh 

berbagai pihak. Bagi kelompok agama, radikalisme adalah gerakan agama yang 

ingin mengganti seluruh sistem sosial dan politik yang ada dengan cara-cara 

kekerasan.7 Radikalisme agama muncul dari gerakan politik yang sangat 

berpegang teguh pada doktrin keagamaan yang fundamental dan literal tanpa 

kompromi atau penafsiran ulang. Dalam kajian ilmu sosial, radikalisme 

 
4 Akmal Mundiri, ‘Inovasi Pengembangan Kurikulum Pai Di SMP Nurul Jadid’, Jurnal 

Tadrib, volume 4. No.1 (2018), h. 41. 
5 Widodo Winarso, Dasar Pengembangan Kurikulum Sekolah (Cirebon: CV. Confident, 

2015), h. 91. 
6 Agus SB, Deradikalisasi Nusantara Perang Semesta Berbasis Kearifan Lokal Melawan 

Radikalisme Dan Terorisme (Jakarta Pusat: Daulat Pres, 2016), h. 47. 
7 A Rubaidi, Radikalisme Islam Nadhatul Ulama Masa Depan Moderatisme Islam Di 

Indonesia (Yogyakarta: Logung Pustaka, 2007), h. 33. 
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diinterpretasikan sebagai pandangan yang menginginkan perubahan radikal 

berdasarkan pemahaman mereka sendiri terhadap realitas sosial atau ideologi 

yang diikuti.8  

Di duga bahwa kelompok radikalis telah menyebar ke dunia pendidikan 

dan generasi muda. Mereka masuk ke universitas-universitas dan sekolah-

sekolah maupun pesantren untuk memperluas jaringan mereka. Para pelajar 

dan siswa yang sedang mencari jati diri dan belajar banyak hal, menjadi target 

yang sangat potensial untuk menguatkan gerakan radikalisme agama ini. 

Apalagi, posisi pelajar dan siswa yang memiliki lingkaran sosial yang luas, 

sehingga dipandang oleh gerakan radikal sebagai media yang paling efektif dan 

mudah untuk menyebarkan paham-paham radikal yang mereka perjuangka.9 

Survei LAKIP (Lembaga Kajian Agama&Perdamaian) yang dilakukan di 

beberapa sekolah menengah atas di wilayah Jabodetabek dari Oktober 2010 

sampai Januari 2011 menunjukkan kekhawatiran akan penyebaran paham 

radikal di kalangan pelajar. Survei itu menemukan bahwa hampir setengah 

(48,9%) siswa yang menjadi responden cenderung radikal dalam agama dan 

kekerasan. Seperempat (25%) siswa dan 21% guru menganggap Pancasila 

tidak relevan lagi.Sedangkan mayoritas (84,8%) siswa dan 76,2% guru setuju 

dengan syariat Islam. Selain itu, 14,2% siswa mendukung penggunaan bom 

dalam aksi kekerasan.10 Tidak hanya sekolah-sekolah umum yang terpapar 

radikalisme, tetapi juga pondok pesantren. Ini dibuktikan oleh penelitian awal 

Pakar yang menemukan sekitar 102 pesantren radikal yang tersebar di 15 

provinsi di Indonesia antara November 2010 - April 2011.11 

 
8 Ismail Hasani, Radikalisme Agama Di Jabodetabek& Jawa Barat: Implikasinya 

Terhadap Jaminan Kebebasan Bearagama Berkeyakinan (Jakarta: Pustaka Masyarakat Setara, 
2010), p. h, 33. 

9 Tim Peneliti Balitbang, Respons Siswa Terhadap Radikalisme Di Kawasan Timur 
Indonesia (Makassar: Balitbang, 2016), h, 1. 

10Awas Radikalisme Agama Mewabah di Kalangan Mahasiswa Islam”, Kompasiana. 15 
Januari 2016. 
http://kompasiana.com/awas/radikalisme/mewabah/di/kalangan/mahasiswa/islam. (25 
September 2017). 

11 Agus SB, Deradikalisasi Nusantara Perang Semesta Berbasis Kearifan Lokal Melawan 
Radikalisme Dan Terorisme (Jakarta: Daulat Pres, 2016), h. 256. 
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Kurikulum juga berperan mencegah pembelajaran yang dapat 

menyebabkan radikalisme.  Radikal adalah percaya atau mengekspresikan 

keyakinan bahwa harus ada perubahan sosial atau politik dengan 

menggunakan kekerasan, berfikir asasi dan bertindak ekstrim.12 Hal ini 

terlihat dari banyaknya kasus yang melibatkan geraka radikal yang marak 

belakangan ini. Beberapa tindakan kekerasan yang mengklaim berdasarkan 

agama masih karap terjadi di berbagai wilayah di indonesia. Kejadian-kejadian 

seperti pengrusakan tempat ibadah, penentangan terhadap kelompok yang 

berbeda, penolakan pemakaman jenazah di jakarta, dan beberapa aksi bom 

bunuh diri adalah contoh-contoh yang menarik perhatian masyarakat. 

Kejadian-kejadian ini menunjukkan bahwa gerakan radikal berkedok agama 

masih terus muncul. Kasus gerakan radikalisme di indonesia berubah-ubah. 

Sebelumnya anggota dewasa direkrut secara individu tanpa diketahui 

keluarganya, tetapi sekarang beberapa penelitian menunjukkan bahwa 

mereka sudah ada mulai merekrut usia remaja. Data dari badan nasional 

penanggulangan terorisme menunjukkan bahwa 63,6 persen pelaku 

radikalisme – terorisme adalah lulusan sekolah menengah atas.13 

Sebagai manusia biasa yang telah mendapat pelatihan dalam bidang 

pendidikan, guru atau tenaga pendidik harus memiliki dedikasi tinggi dalam 

menjalankan proses pendidikan bagi anak didiknya. Untuk itu, ada dua hal 

utama yang harus diperhatikan: profesionalisme dan kesejahteraannya. 

Profesionalisme seorang guru tidak akan terwujud tanpa adanya jaminan 

kesejahteraan yang memadai. Kesejahteraan seorang guru tidak hanya berarti 

ia dan keluarganya dapat memenuhi kebutuhan dasar, tetapi juga kebutuhan 

sosial dan jaminan masa depan yang membuatnya dapat fokus pada proses 

pendidikan, tanpa harus mencari penghasilan tambahan untuk dapat hidup 

sesuai standar lingkungannya. Hal ini juga penting untuk menjamin wibawa 

 
12 Pusat Bahasa Kementerian Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia 

(Jakarta: Gramedia, 2008), p. h, 25. 
13 Uni Lubis, ‘Fakta: Pelaku Tindak Pidana Terorisme Berusia Belia’ 

<https://www.rappler.com/world/indonesia/148572-fakta-pelaku-tindak-terorisme-
masih-berusia-belia/> [accessed 4 November 2023]. 
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seorang guru, terutama di mata anak didiknya. Selain itu, guru atau tenaga 

pendidik harus memilih dan menerapkan metodologi yang sesuai untuk dapat 

melatih fungsi-fungsi yang dimiliki manusia yang terus berkembang, yang 

artinya harus dapat menghasilkan manusia yang mandiri, kreatif, percaya diri, 

bertanggung jawab, siap menghadapi situasi dan tantangan hidup apapun, 

berintegritas tinggi dan berpengaruh positif bagi lingkungannya. 

Berdasarkan uraian diatas, Penulis ingin meneliti dan memahami lebih 

dalam tentang bagaimana Peran Pemerintah Terhadap Pengawasan Kurikulum 

Berindikasi Radikalisme Di Pesantren Kota Makassar Perspektif Siyasah 

Syar’iyah, maka penulis mempertimbagkan hal ini, Tertarik dalam melakukan 

penelitian lebih mendalam mengenai “Peran Pemerintah Terhadap 

Pengawasan Kurikulum Berindikasi Radikalisme Di Pesantren Kota Makassar 

Perspektif Siyasah Syar’iyah 

 

B. Fokus Penelitian Dan Deskripsi Fokus  

1. Fokus penelitian  

Penelitian ini berfokus pada Peran Pemerintah Terhadap Pengawasan 

Kurikulum Berindikasi Radikalisme Di Pesantren Kota Makassar Perspektif 

Siyasah Syar’iyah yang dimaksudkan untuk mewujudkan perumusan masalah 

yang didalamnya memuat perincian terhadap topik-topik pokok atau cakupan 

yang akan dikaji dalam penelitian. Dalam penelitian ini yang menjadi fokus 

penelitian adalah: 

a. Peran pemerintah  

b. Kurikulum  

c. Radikalisme  

d. Pesantren  

e. Siyasah Syar’iyah 

2. Deskripsi Fokus  

Fokus penelitian yang telah dijabarkan di atas mempunyai beberapa 

konsep yang perlu untuk didefinisikan secara jelas agar tidak terjadi 

penafsiran secara jelas agar tidak terjadi penafsiran yang keliru dan 
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menyimpang dari orientasi dan tujuannya. Berikut dijabarkan  beberapa 

konsep  dari fokus penelitian sebagai berikut:  

a. Peran Pemerintah  

 Peran adalah pelaksanaan hak dan kewajiban seseorang sesuai dengan 

kedudukannya. Peran yang harus dilaksanakan oleh suatu lembaga atau 

organisasi biasanya diatur dalam suatu ketetapan yang merupakan fungsi 

dari lembaga tersebut. Sedangkan pemerintah merupakan sebuah organisasi 

yang memiliki kekuasaan untuk membuat dan menerapkan hukum serta 

undang-undang didaerah tertentu yang biasanya adalah negara. Pemerintah 

juga memiliki peran dalam pendidikan yang bertanggung jawab melindungi 

dan melestarikan nilai-nilai budaya bangsa dalam kurikulum, dan untuk 

menyelenggarakan sistem pendidikan nasional yang mampu mencapa tujuan 

pendidikan nasional, yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa dan 

mengembangkan potensi peserta didik serta mengantisipasi pengaruh 

negatif globalisasi dan kemajuan teknologi terhadap pendidikan. Pemerintah 

harus memastikan bahwa kurikulum mengandung nilai-nilai pancasila, 

kebhinekaan, dan kearifan lokal. 

Pihak eksternal meliputi orang tua, masyarakat, media, lembaga 

swadaya masyarakat.  

b. Kurikulum  

Kurikulum adalah sebuah istilah yang sering digunakan dalam dunia 

pendidikan. Kurikulum memiliki berbagai pengertian, tergantung dari sudut 

pandang dan konteks yang digunakan. Secara umum, kurikulum dapat 

diartikan sebagai rencana, pedoman, atau acuan yang digunakan dalam proses 

pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. 

c. Radikalisme  

Radikalisme adalah paham atau aliran yang menginginkan perubahan 

atau pembaharuan sosial dan politik secara drastis dengan menggunakan 

cara-cara kekerasan atau anarkis. Radikalisme dapat muncul dalam berbagai 

bidang, seperti politik, agama, budaya, dan lain-lain. Radikalisme dapat 
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dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti ketidakpuasan sosial, emosi 

keagamaan, kultural, ideologis, dan kebijakan pemerintah. Radikalisme dapat 

menimbulkan dampak negatif, seperti konflik, kekerasan, terorisme, dan 

disintegrasi bangsa. 

d. Pesantren  

Pondok pesantren adalah lembaga keagamaan, yang memberikan 

pendidikan dan pengajaran serta mengembangkan dan menyebarkan agama 

Islam. Sebuah pondok pesantren pada dasarnya adalah sebuah asrama 

pendidikan Islam tradisional dimana siswanya tinggal bersama dan belajar di 

bawah bimbingan seorang atau lebih dari seorang guru yang dikenal dengan 

sebutan seorang Kyai. 

e. Siyasah Syar’iyah 

Secara etimologi siyasah Syar‟iyyah berasal dari kata Syara‟a yang 

berarti sesuatu yang bersifat Syar‟i atau bisa diartikan sebagai peraturan atau 

politik yang bersifat syar‟i. Secara terminologis menurut Ibnu Akil adalah 

sesuatu tindakan yang secara praktis membawa manusia dekat dengan 

kemaslahatan dan terhindar dari kerusakan.  

C. Rumusan Masalah  

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan diatas, 

maka menjadi pokok masalah yang terkait dengan judul proposal ini yaitu 

“Peran  Pemerintah Terhadap Pengawasan Kurikulum Berindikasi 

Radikalisme Di Pesantren Kota Makassar Perspektif Siyasah Syariyyah. 

Adapun batasan masalah penelitian ini sebagai berikut : 

1. Bagaimana Pelaksanaan Pengawasan Pemerintah Terhadap Sistem 

Kurikulum Berindikasi Radikalisme Di Pesantren Kota Makassar? 

2. Bagaimana Proses Pembinaan  Kurikulum Pesantren Yang Terindikasi 

Radikalisme? 

3. Bagaimana Konsep Siyasah Syari’yyah Dalam Mencegah Timbulnya  

Radikalisme?  
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D. Kajian Pustaka  

Dalam penulisan ini, penulis melakukan pencarian beberapa literatur 

yang dibutuhkan sebagai referensi dan rujukan yang berkaitan dengan 

pembahasan yang akan diteliti. Beberapa rujukan yang digunakan adalah 

sebagai berikut :  

1. Jurnal yang disusun oleh Endang Priatna, Titin Rohayati, Tinda Irawaty 

pada dengan judul Pengawasan Pemerintah Daerah Dalam 

Penanggulangan Terorisme Di Kota Cimahi yang diterbitkan pada tahun 

2020. Adapun hasil penelitian yang dapat disimpulkan adalah 

pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah cimahi dalam 

penaggulagan terorisme yaitu pemerintah kota cimahi melakukan 

pengawasan terhadap terorisme dan berkerja sama dengan polisi resort 

cimahi sebagai lembaga teknis pengawasan lapangan,  pengawasannya 

juga dilakukan oleh ormas serta RT dan RW yang ada diwilayah kota 

cimahi, bentuk pengawasan lainnya yaitu dengan membentuk forum 

kewaspadaan dini masyarakat, yang mana melibatkan langsung 

masyarakat luas.14 Sedangkan pada penelitian ini penulis lebih 

memfokuskan pada peran pemerintah dalam mencegah bibit 

radikalisme dikalangan pendidikan atau pelajar pesantren kota 

makassar.  

2. Jurnal yang disusun oleh Oki Wahju Budijanto dan Tony Yuri Rahmanto 

yang diterbitkan pada tahun 2021 dengan judul Pencegahan Paham 

Radikalisme Melalui Optimalisasi Pendidikan Hak Asasi Manusia Di 

Indonesia (Prevetion Of Radicalism Through Optimization Human 

Rights Educations In Indonesia)  Adapun hasil penelitian yang dapat 

disimpulkan adalah posisi pemerintah dalam memberikan jaminan hak 

asasi manusia yang tidak hanya sebatas normatif konstitusional 

melainkan secara emprik agi setiap orang yang hidup bersama dengan 

 
14 Tinda Irawaty Endang Priatna, Titin Rohayati, ‘Pengawasan Pemerintah Daerah 

Dalam Penaggulangan Terorisme Di Kota Cimahi’, Jurnal Caraka Prabu, 4.1 (2020), h. 16. 
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orang lain. Dalam mewujudkan tentu pemerintah menghadapi berbagai 

tantangan yang tdak hanya berbentuk fisik, akan tetapi pemahaman 

radikalisme justru dapat merusak sendi – sendi berbangsa dan  

bernegara.15 Perbedaan jurnal ini dan penelitian penulis adalah 

difokuskan pada peran kurikulum serta pengajar dalam mencegah 

radikalisme.  

3. Jurnal yang disusun oleh Rizky Pradana dan Joko Setiyono yang 

diterbitkan pada tahun 2021 dengan judul Peran Pendidikan Pancasila 

Terhadap Pencegahan Penyebaran Terorisme Dikalangan Pelajar. 

Adapun hasil penelitian yang dapat disimpulkan adalah dalam 

kolaborasi intra pemerintah ini, badan pembinaaan ideologi pancasila 

(BPIP) memiliki peran utama membentuk kurikulum pendidikan 

karakter berbasis pancasila karena dalam kewenangannya untuk 

mengatur penerapan pancasila dalam kehidupan sosial masyarakat.16 

Hal ini berbeda dengan penelitian penulis, penulis difokuskan pada 

peran pengawasan pemerintah terhadap pencegahan timbulnya 

radikalisme terhadap kurikulum dan pengajar di kota Makassar. 

4.  Jurnal yang disusun oleh Humaizi, R. Hamdani Harahap, Ridwan 

Hanafiah dan Rudi Salam Sinaga yang diterbitkan pada tahun 2017 

dengan judul Pendayagunaan Kelompok Diskusi Mahasiswa Dalam 

Menangkal Paham Radikalisme Dan Paham Terorisme Di Lingkungan 

Perguruan Tinggi. Adapun hasil penelitian yang dapat disimpulkan 

adalah kegiatan peserta pengabdian memperlihatkan kepedulian 

mereka terhadap bahaya yang ditimbulkan dari pengaruh paham 

radikalisme  dan paham terorisme, pada sisi solusi dalam menangkal 

bahaya paham radikal dan paham terorisme para peserta sependapat 

 
15 Oki wahju budijanto dan tony yuri Rahmanto, ‘Pencegahan Paham Radikalisme 

Melalui Optimalisasi Pendidikan Hak Asasi Manusia Di Indonesia’, Jurnal HAM, 12.1 (2021), h. 
71. 

16 Rizky pradana dan joko setiyono, ‘Peran Pendidikan Pancasila Terhadap 
Pencegahan Penyebaran Terorisme Di Kalangan Pelajar’, Jurnal Pengembangan Hukum, 3.2 
(2021), h. 151-152. 
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untuk meningkatkan kepedulian yang tinggi terhadap perubahan 

lingkungan sekitar dan bilamana ada yang mencurigakan para peserta 

mengetahui cara terbaik ialah dengan melapor pada pihak 

berwewenang dalam hal ini pemerintah desa, kepolisian, sektor dan 

koramil.17 Perbedaan jurnal ini dan penelitian penulis adalah 

difokuskan pada peran pengawasan pemerintah terhadap kurikulum 

dan pengajar di kalangan pesantren.  

5. Tesis yang disusun oleh Tomi Azami dengan judul kurikulum pai kontra 

radikalisme. Berdasarkan hasil penelitian bahwa MA Al–Asror kota 

semarang mengembangkan kurikulum yang mengarah ke perlawanan 

terhadap radikalisme. Salah satu penyebab munculnya radikalisme 

adalah pemahaman keagamaan yang sempit dan sumber bacaan yag 

salah. Maka MA Al- Asror berupaya melakukan tindakan preventif 

penyebaran paham radikalisme di lingkungan madrasah.18 Sedangkan 

penelitian penulis lebih difokuskan pada peran pengawasan pemerintah 

terhadap kurikulum dan pengajar di pesantren di tinjau hukum islam.  

E. Tinjauan penelitian dan kegunaan penelitian  

1. Tujuan Penelitian  

Adapun tujuan penelitian yang ingin dicapai oleh penulis dalam 

penelitian dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:  

a. Untuk mengetahui pelaksanaan pengawasan pemerintah terhadap 

sistem kurikulum berindikasi radikalisme di pesantren kota Makassar  

b. Untuk mengetahui Proses Pembinaan  Kurikulum Pesantren Yang 

Terindikasi Radikalisme 

c.  Untuk mengetahui konsep syiasah syari’yyah dalam mencegah 

timbulnya  radikalisme.  

 

 
17 Humaizi and others, ‘Pendayagunaan Kelompok Diskusi Mahasiswa Dalam 

Menangkal Paham Radikalisme Dan Paham Terorisme Di Lingkungan Perguruan Tinggi’, 
ABDIMAS TALENTA: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat, 3.1 (2018), h. 63–67 . 

18 Tomi Azami, ‘Kurikulum Kontra Radikalisme’, UIN Walisongo Semarang, 2018. 
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2. Kegunaan penelitian  

Adapun kegunaan yang diharapkan penulis adalah sebagai berikut: 

a. Kegunaan teoritis  

Penelitian ini diharpkan dapat menambah pengetahuan yang dapat 

dipergunakan dan di manfaatkan baik itu dalam lapisan masyarakat biasa 

maupun masyarakat secara khusus dalam penulisan bidang hukum tata negara 

khususnya terkait peran pengawasan pemerintah terhadap kurikulum dan 

pengajar yang dapat menimbulkan bibit-bibit radikalisme perspektif siyasah 

syari’iyyah. 

b. Kegunaan praktis  

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pemerintah kota dan 

yayasan atau pendiri pesantren untuk lebih ketat terhadap kurikulum dan 

pengajar untuk mecegah bibi radikalisme
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BAB II 

TINJAUAN TEORETIS 

A. Tinjauan Peran  Pemerintah  

1. Peran Pemerintah Dalam Pendidikan  

 Presiden yang memegang kekuasaan pemerintah, presiden indonesia 

sebagai pemerintahan tertinggi yang telah di pilih langsung oleh rakyat 

melalui pemilihan umum. Pemerintah merupakan lembaga atau badan yang 

menyelenggarakan pemerintahan negara, negara bagian kota dan sebagainya,1 

sedangkan pemerintahan merupakan keseluruhan aktivitas (tugas, fungsi, 

kewenangan) yang dilaksanakan secara terorgaisir oleh badan, organ, atau 

lembaga pemerintah demi tercapainya suatu negara. 

 Menurut beberapa ahli, pemerintahan adalah ilmu dan seni sekaligus. 

Pemerintahan disebut ilmu karena memiliki kriteria-kriteria ilmiah seperti 

dapat dipelajari dan diajarkan, memiliki objek dan ruang lingkup yang jelas, 

bersifat umum, sistematis, dan spesifik. Pemerintahan disebut seni karena 

banyak pemimpin yang tanpa latar belakang pendidikan pemerintahan, tetapi 

mampu memimpin dan mengelola pemerintahan dengan baik dan 

kharismatik.2 

 Menurut The Liang Gie, untuk menghindari kebingungan dalam 

memberikan batasan makna, maka istilah pemerintah mengacu pada 

lembaganya sedangkan istilah pemerintahan mengacu pada tugasnya. Dalam 

kenyataannya, ada dua makna tentang pemerintah yaitu pemerintah dalam 

pengertian luas dan pemerintah dalam pengertian sempit.3 

Pemerintah berperan dalam mengusahakan dan menyelenggarakan 

satu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan 

serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang diatur 

 
1 Kahar Haerah, Pengantar Ilmu Pemerintahan (Jember: Universitas Muhammadiyah, 

2015), h.9. 
2 Inu Kencana Syafii, Sistem Pemerintahan Indonesia (Jakarta: Rineka Cipta, 2002), h. 

11. 
3 The Liang Gie, Pertumbuhan Pemerintahan Daerah Di Negara Republik Indonesia 

(Jakarta: Gunung Agung, 1967),h. 32. 
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dengan undang-undang (Sistem Pendidikan Nasional). Hal ini menegaskan 

bahwa pemerintah wajib dan bertanggung jawab menyelenggarakan serta 

mengusahakan suatu pendidikan pada setiap warga negaranya guna untuk 

mencerdaskan kehidupan bangsa yang merupakan salah satu tujuan negara 

Indonesia. Ketentuan-ketentuan diatas diperkuat dalam Undang-Undang 

Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Pasal 5 ayat (1) 

menyatakan setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk 

memperoleh pendidikan yang bermutu. Pasal 6 ayat (1) mengamanatkan 

bahwa setiap warga negara yang berusia 7-15 tahun wajib mengikuti 

pendidikan dasar. 

 Pasal 34 ayat (2) menyebutkan bahwa pemerintah dan pemerintah 

daerah menjamin terselenggaranya wajib belajar minimal pada jenjang 

pendidikan dasar tanpa memungut biaya. Pasal 11 ayat 2 pemerintah dan 

pemerintah daerah wajib menjamin tersedianya dana guna terselenggaranya 

pendidikan bagi setiap warga negaranya yang berusia 7 sampai 15 tahun. 

Konsekuensi dari amanat undang-undang tersebut adalah pemerintah dan 

pemerintah daerah wajib memberikan layanan pendidikan bagi seluruh 

peserta didik pada tingkat pendidikan dasar (Sekolah Dasar dan Sekolah 

Menengah Pertama) serta satuan pendidikan lain yang sederajat. Pendidikan 

nasional mempunyai visi terwujudnya sistem pendidikan sebagai pranata 

sosial yang kuat dan berwibawa untuk memberdayakan semua warga negara 

Indonesia berkembang menjadi manusia yang berkualitas sehingga mampu 

dan proaktif menjawab tantangan zaman yang selalu berubah. Sedangkan misi 

pendidikan nasional adalah mengupayakan perluasan dan pemerataan 

kesempatan memperoleh pendidikan yang bermutu bagi seluruh rakyat 

Indonesia serta membantu dan memfasilitasi pengembangan potensi anak 

bangsa secara utuh sejak usia dini sampai akhir hayat dalam rangka 

mewujudkan masyarakat belajar, meningkatkan kesiapan masukan dan 

kualitas proses pendidikan untuk mengoptimalkan pembentukan kepribadian 

yang bermoral. Untuk mewujudkan misi tersebut perlu dilakukan langkah dan 
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strategi diantaranya adalah pelaksanaan program Wajib Belajar. 

Mengamanatkan ketentuan Pasal 34 ayat (4) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 

2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, yaitu menetapkan Peraturan 

Pemerintah tentang Wajib Belajar diatur lebih lanjut dalam PP Nomor 47 

tahun 2008 tentang Wajib Belajar. Wajib Belajar merujuk pada suatu kebijakan 

yang mengharuskan warga negara dalam usia sekolah mengikuti pendidikan 

sekolah sampai jenjang tertentu dan pemerintah berupaya memberikan 

dukungan sepenuhnya agar warga negara peserta wajib belajar dapat 

mengikuti pendidikan sekolah. Wajib Belajar dalam Sistem Pendidikan 

Nasional adalah pendidikan dasar gratis 9 tahun. Dengan adanya Otonomi 

Daerah, pemerintah daerah memiliki wewenang untuk menentukan sampai 

jenjang mana pelaksanaan program pendidikan Wajib Belajar sekolah 

menengah di daerah akan dilaksanankan atau dijalankan. 

Pendidikan menjadi elemen penting yang dapat ikut menentukan 

kualitas sumber daya manusia secara global. Pendidikan juga menjadi upaya 

bagi suatu negara dalam menjalankan perannya untuk mewujudkan 

kesejahteraan masing-masing warga negara. Terdapat salah satu tujuan yang 

ingin dicapain oleh negara Indonesia yang tertuang di Pembukaan Undang-

Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yakni “mencerdaskan 

kehidupan bangsa”. Penjabaran lebih lanjut terkait jaminan pemenuhan Hak 

Asasi Manusia dibidang pendidikan disebutkan dalam konstitusi Negara 

Indonesia pada Pasal 31 ayat (1) yaitu “Setiap Warga Negara berhak 

mendapatkan pendidikan”. Berdasarkan ketentuan Pasal 31 ayat (1) tersebut, 

maka salah satu hak yang dimiliki setiap warga negara yang dijamin kepastian 

hukumnya tanpa terkecuali adalah hak untuk memperoleh pendidikan yang 

layak. 

B. Tinjauan umum kurikulum  

1. Pengertian kurikulum  

Secara tradisional kurikulum berarti sejumlah pelajaran yang harus 

ditempuh peserta didik di sekolah. Ini sesuai dengan apa yang dikatakan 
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William B. Ragan dalam bukunya yang berjudul Modern Elementary 

Curriculum, traditionally, the curriculum has mean the subject tought in school, 

or course of study.4 

Secara etimologis, kurikulum berasal dari bahasa Yunani yaitu curir 

yang artinya pelari dan curare yang berarti tempat berpacu. Jadi, istilah 

kurikulum berasal dari dunia olahraga pada zaman Romawi Kuno di Yunani, 

yang berarti jarak yang harus ditempuh oleh pelari dari garis start sampai 

finish.5 

Dapat dipahami jarak yang harus ditempuh di sini bermakna kurikulum 

dengan muatan isi dan materi pelajaran yang dijadikan jangka waktu yang 

harus ditempuh oleh siswa untuk memperoleh ijazah. Dalam bahasa Arab, kata 

kurikulum yang biasa digunakan adalah manhaj, yang berarti jalan terang yang 

dilalui manusia pada berbagai bidang kehidupan. Sedangkan kurikulum 

pendidikan (manhaj al-dirāsah) dalam kamus Tarbiyah adalah seperangkat 

perencanaan dan media yang dijadikan acuan oleh lembaga pendidikan dalam 

mewujudkan tujuan-tujuan pendidikan 

Pengertian ini sejalan dengan pendapat Stenhause “curriculum is the 

planned composite effort of any school to guide pipul learning toward 

predetermined learning outcome” Kurikulum diartikan sebagai sejumlah mata 

pelajaran atau ilmu pengetahuan yang ditempuh atau dikuasai peserta didik 

untuk mencapai tingkat atau ijazah tertentu. Kurikulum juga diartikan sebagai 

rencana pelajaran yang disusun untuk mencapai sejumlah tujuan pendidikan. 

Secara modern pengertian kurikulum tidak hanya terbatas pada 

sejumlah mata pelajaran yang harus ditempuh peserta didik tetapi kurikulum 

diartikan secara lebih luas lagi diantaranya. 

a. Soedijarto, pakar pendidikan dari UNJ menyatakan bahwa kurikulum 

adalah segala pengalaman dan kegiatan belajar yang direncanakan dan 

 
4 Esti Ismawati, Telaah Kurikulum Dan Pengembangan Bahan Ajar (Yogyakarta: 

Yogyakarta Ombak, 2012), h. 15. 
5 Hasan Langgulung, Manusia Dan Pendidikan Suatu Analisa Psikologi Pendidikan 

(Jakarta: Pustaka Al- Husna, 1986),h. 15. 



17 
 

 
 

diorganisasikan untuk peserta didik atau mahasiswa guna mencapai 

tujuan pendidikan yang telah ditetapkan oleh lembaga pendidikan. 
b. Saylor J. Gallen & William N. Alexander dalam bukunya “Curriculum 

Planning” mengatakan bahwa kurikulum adalah “sum total of the 

school effort to influence learning wheather in the classroom, play 

ground, or out of school” keseluruhan usaha sekolah untuk 

mempengaruhi belajar baik yang berlangsung di kelas, di halaman, 

maupun di luar sekolah. 
c. Menurut S. Nasution, kurikulum merupakan suatu rencana yang 

disusun untuk melancarkan proses belajar mengajar di bawah 

bimbingan dan tanggung jawab sekolah atau lembaga pendidikan 

beserta staf pengajaran. Selanjutnya Nasution menjelaskan sejumlah 

ahli teori kurikulum berpendapat bahwa kurikulum bukan hanya 

meliputi semua kegiatan yang direncanakan melainkan 

peristiwaperistiwa yang terjadi di bawah pengawasan sekolah. Jadi 

selain kegiatan kurikulum yang formal yang sering disebut kegiatan 

ko-kurikuler atau ekstra kurikuler (co-curriculum atau ekstra 

curriculum).6 
Sistem kurikulim sekolah umum atau negri tidak jauh berbeda dengan 

sistem kurikulum pesantren. Sekolah umum menggunakan kurikulum dari 

pemerintah. Sedangkan untuk pesantren selain menggunakan kurikulum dari 

pemerintah, pesantren juga menggunakan kurikulum sendiri yang lebih 

berfokus kepada pendidikan agama. Madrasah atau sekolah yang 

diselenggarakan di pondok pesantren menggunakan kurikulum yang sama 

dengan kurikulum di madrasah atau sekolah lain yang telah dibakukan oleh 

Kementerian Agama dan Kementerian Pendidikan Kebudayaan. Lembaga 

pendidikan formal lain yang diselenggarakan oleh pondok pesantren, selain 

madrasah dan sekolah, kurikulumnya disusun oleh penyelenggara atau 

pondok pesantren yang bersangkutan. Berbeda dengan pesantren khalafiyah, 

 
6 S. Nasution, Kurikulum Dan Pengajaran (Jakarta: Rineka Cipta, 1989), h. 5. 
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pada pesantren salafiyah tidak dikenal kurikulum dalam pengertian seperti 

kurikulum pada pendidikan formal. Kurikulum pada pesantren salafiyah 

disebut manhaj, yang dapat diartikan sebagai arah pembelajaran tertentu. 

Manhaj pada pondok pesantren salafiyah ini tidak dalam bentuk jabaran 

silabus, tetapi berupa funun kitab-kitab yang diajarkan pada para santri. 

Kurikulum pesantren terpadu, yaitu kurikulum yang mengintegrasikan 

kurikulum pendidikan umum dan kurikulum pesantren, dengan menggunakan 

kitab kuning sebagai bahan ajar utama dan mata pelajaran umum sebagai 

bahan ajar pendukung. Kurikulum ini lebih menekankan pada pengembangan 

karakter dan akhlak, serta menggunakan metode pembelajaran yang lebih 

kontekstual dan relevan. 

Pembelajaran yang diberikan kepada santri, pondok pesantren 

menggunakan manhaj dalam bentuk jenis-jenis kitab tertentu dalam cabang 

ilmu tertentu. Kitab ini harus dipelajari sampai tuntas, sebelum dapat naik 

jenjang ke kitab lain yang lebih tinggi tingkat kesulitannya. Dengan demikian, 

masa tamat program pembelajaran tidak diukur dengan satuan waktu, juga 

tidak didasarkan pada penguasaan terhadap silabi topik-topik bahasan 

tertentu, tetapi didasarkan tamat atau tuntasnya santri mempelajari kitab 

yang telah ditetapkan. Kompetensi standar bagi tamatan pondok pesantren 

adalah kemampuan menguasai dalam memahami, menghayati, mengamalkan 

dan mengajarkan isi kitab tertentu yang telah ditetapkan.7 
Lembaga pendidikan sekolah-pesantren merupakan lembaga 

pendidikan formal. Ia hadir sebagai lembaga struktural baru yang akan 

menjalankan peran dan fungsi sosialnya secara terpadu. Dalam konteks ini, 

ada dua pendekatan yang bisa digunakan, yaitu struktural-fungsional dan 

mikro-interpretif. Pertama, menempatkan lembaga pendidikan sekolah-

pesantren sebagai subsistem sosial yang memiliki keterpautan timbal balik 

dengan keseluruhan sistem sosial masyarakat sebagai totalitas sosial. Kedua, 

 
7 Ahmad Saifuddin, ‘Eksitensi Kurikulum Pesantren Dan Kebijakan Pendidikan’, Jurnal 

Pendidikan Agama Islam, Volume 3.No.1 (2015). 
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menempatkan lembaga pendidikan sekolah-pesantren sebagai entitas sosial 

yang tidak dapat begitu saja disamakan dengan masyarakat luas. Karena, 

dalam pendidikan sekolah-pesantren terjadi suatu hidup bersama dari 

individu-individu yang memiliki peran, status, dan profesi yang tidak dapat 

disamakan begitu saja dengan peran, status, profesi yang telah ada dalam 

masyarakat.  

Dengan demikian, lembaga pendidikan sekolah-pesantren harus 

ditempatkan dalam konteks masyarakat umum sebagai konteks jauhnya dan 

masyarakat sekolah sebagai konteks dekatnya. Ia dipandang sebagai institusi 

sosial yang khas, sekaligus sebagai salah satu sistem sosial yang korelatif 

dengan institusi dan sistem sosial lainnya dalam keseluruhan bangunan 

masyarakat yang pluralistis dan pluriform ini. Sebagaimana pendidikan 

sekolah, diharapkan pendidikan sekolah-pesantren menjadi mainstream 

sistem pendidikan nasional. Artinya, di samping dapat dikelola oleh pihak 

swasta, lembaga ini dikelola oleh pemerintah, namun ia harus bebas dari 

segala macam upaya untuk menjadikannya sebagai perpanjangtangan dari 

suatu power institusional yang ada, betapapun simbolnya bernada 

demokratis. Oleh karena itu, peranan dan fungsi sekolah-pesantren tidak 

hanya sebagai tempat latihan mempersiapkan tenaga siap pakai, melainkan 

juga sebagai tempat teradinya proses penyadaran diri agar peserta didik 

kemudian siap tahu dan siap sadar. 

2. Fungsi kurikulum  

Fungsi kurikulum dalam rangka mencapai tujuan pendidikan 

dijabarkan dari tujuan tertinggi, yakni tujuan terakhir yang akan dicapai: 

Tujuan Pendidikan Nasional, sampai pada tujuan terendah yakni tujuan yang 

akan dicapai setelah selesai kegiatan belajar mengajar. Secara hierarkis tujuan 

pendidikan terdiri atas; Tujuan Nasional, Tujuan Institusional, Tujuan 
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Kurikuler dan Tujuan Instruksiona.8 Tujuan-tujuan pendidikan tersebut harus 

dicapai secara bertingkat. 

Fungsi kurikulum bagi peserta didik diharapkan dapat menambah 

pengalaman baru yang kelak dikemudian hari dapat dikembangkan seirama 

dengan perkembangan mereka yang bertujuan melengkapi bekal hidup 

mereka. Fungsi Kurikulum bagi guru adalah sebagai pedoman kerja dalam 

menyusun dan mengorganisasikan pengalaman belajar peserta didik.Sebagai 

pedoman untuk mengadakan evaluasi terhadap perkembangan peserta didik 

dalam rangka menyerap sejumlah pengalaman yang diberikan dan sebagai 

pedoman dalam mengatur kegiatan pendidikan dan pengajaran. Sebagai alat 

yang berfungsi untuk mencapai tujuan-tujuan pendidikan, kurikulum suatu 

sekolah berisi uraian tentang jenis-jenis program yang diselenggarakan 

sekolah tersebut, bagaimana menyelenggarakannya, dan perlengkapan apa 

yang dibutuhkan. Atas dasar itu sekolah akan dapat merencanakan secara 

lebih tepat jenis tenaga apa yang masih dibutuhkan oleh sekolah. 

Fungsi kurikulum bagi kepala sekolah dan pembina sekolah yang 

membagi tugas kepala sekolah sebagai administrator dan supervisor juga 

mempunyai tanggung jawab dalam kurikulum sehingga fungsi kurikulum 

adalah; sebagai pedoman dalam supervisi, yakni memperbaiki situasi belajar, 

sebagai pedoman supervisi, yakni menciptakan dan menunjang situasi belajar 

agar lebih baik. Sebagai pedoman untuk mengembangkan kurikulum dan 

sebagai pedoman untuk mengadakan evaluasi kemajuan belajar mengajar. 

Fungsi kurikulum bagi orangtua peserta didik agar mereka turut serta 

membantu usaha sekolah dalam memajukan putera-puterinya. Bantuan 

orangtua dalam memajukan pendidikan dapat melalui lembaga BP3 atau yang 

sekarang dinamakan Komite Sekolah. Dengan mengetahui kurikulum orangtua 

dapat pengalaman belajar yang diperlukan putera-puterinya sehingga 

orangtua dapat berpartisipasi untuk membimbingnya. 

 
8 Nik Haryati, Pengembangan Kurikulum Pendidikan Agama Islam (Bandung: alfabeta, 

2014), h. 35. 
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Fungsi Kurikulum bagi masyarakat dan pemakai Lulusan Sekolah, pada 

umumnya sekolah dipersiapkan untuk terjun di masyarakat atau untuk 

bekerja sesuai dengan ketrampilan profesi yang dimilikinya. Oleh karena itu 

kurikulum sekolah haruslah mengetahui atau mencerminkan hal-hal yang 

menjadi kebutuhan masyarakat atau para pemakai tamatan sekolah. untuk 

keperluan itu perlu kerja sama antara pihak sekolah dengan pihak luar dalam 

hal pembenahan kurikulum yang diharapkan. Dengan demikian, masyarakat 

atau para pemakai lulusan sekolah dapat memberikan bantuan, kritik atau 

saran-saran yang berguna bagi penyempurnaan program pendidikan di 

sekolah. Dewasa ini kesesuaian antar program kurikulum dengan kebutuhan 

masyarakat harus benar-benar diusahakan. hal itu mengingat seringnya 

terjadi kenyataan bahwa lulusan sekolah belum siap pakai atau tidak sesuai 

dengan tenaga yang dibutuhkan dalam lapangan pekerjaan. Akibatnya, 

walaupun semakin menumpuk tenaga kerja yang ada, kita tidak dapat mengisi 

lapangan pekerjaan yang tersedia karena ketrampilan yang dimilikinya tidak 

sesuai dengan yang dibutuhkan pada lapangan pekerjaan.9 

Pengertian lainnya ditegaskan, bahwa kurikulum adalah keseluruhan 

program, fasilitas, dan kegiatan suatu lembaga pendidikan atau pelatihan 

untuk mewujudkan visi, misi dan lembaganya. Oleh karena itu, pelaksanaan 

kurikulum untuk menunjang keberhasilan sebuah lembaga pendidikan harus 

ditunjang hal-hal sebagai berikut. Pertama, Adanya tenaga yang berkompeten. 

Kedua, Adanya fasilitas yang memadai. Ketiga, Adanya fasilitas bantu sebagai 

pendukung. Keempat, Adanya tenaga penunjang pendidikan seperti tenaga 

administrasi, pem-bimbing, pustakawan, laboratorium. Kelima, Adanya dana 

yang memadai, keenam, Adanya menejemen yang baik. Ketujuh, 

Terpeliharanya budaya menunjang religius, moral, kebangsaan dan lain-lain, 

kedelapan, Kepemimpinan yang visioner transparan dan akuntabel.10 

 
9 Ahmad dkk, Pengembangan Kurikulum (Bandung: Risasta Setia, 1998), h, 98. 
10 Hasbullah, Otonomi Pendidikan, Kebijakan Otonomi Daerah Dan Implikasinya 

Terhadap Penyelenggaraan Pendidikan (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007),h. 88. 
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Perkembangan selanjutnya, pengertian kurikulum tidak hanya terbatas 

pada program pendidikan, namun juga dapat diartikan menurut fungsinya. 

Muhaimin dan Abdul Mujib menyatakan, bahwa terdapat tujuh pengertian 

kurikulum menurut fungsinya, yaitu: Pertama, kurikulum sebagai program 

studi yakni: Seperangkat mata pelajaran yang mampu dipelajari oleh peserta 

didik di sekolah atau di instansi pendidikan lainnya. Kedua, kurikulum sebagai 

konten yakni: data atau informasi yang tertera dalam buku-buku kelas tanpa 

dilengkapi dengan data atau informasi lainnya yang memungkinkan timbulnya 

belajar. Ketiga, kurikulum sebagai kegiatan yang berencana yakni: kegiatan 

yang direncanakan tentang hal-hal yang akan diajarkan, dan bagaimana hal itu 

dapat diajarkan dengan hasil yang baik. Keempat, kurikulum sebagai hasil 

belajar yakni: seperangkat tujuan yang utuh untuk memperoleh suatu hasil 

tertentu tanpa menspesifikasikan cara-cara yang dituju untuk memperoleh 

hasil-hasil itu, atau seperangkat hasil belajar yang direncanakan dan 

diinginkan. Kelima, kurikulum sebagai reproduksi kultural yakni: transfer dan 

refleksi butir-butir kebudayaan masyarakat, agar memiliki dan dipahami anak-

anak generasi muda masyarakat tersebut. Keenam, kurikulum sebagai 

pengalaman belajar yakni: keseluruhan pengalaman belajar yang 

direncanakan di bawah pimpinan sekolah. Ketujuh, Kurikulum sebagai 

produksi yakni: seperangkat tugas yang harus dilakukan untuk mencapai hasil 

yang ditetapkan terlebih dahulu 

Kurikulum dengan demikian adalah seperangkat rencana pembelajaran 

yang terdiri dari isi dan materi-materi pelajaran yang terstruktur, terprogram 

dan terencana dengan baik yang berkaitan dengan berbagai kegiatan dan 

interaksi sosial di lingkungan dalam menyelenggarakan kegiatan belajar 

mengajar dengan tujuan mencapai tujuan pendidikan. Dalam makna yang 

lebih luas, kurikulum adalah kumpulan seperangkat nilai yang dirancang 

untuk ditransformasikan kepada subjek didik, baik nilai-nilai dalam bentuk 

kognitif, afektif maupu psikomotor. dengan memperoleh seperangkat nilai 
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tersebut, pola pikir dan perilaku subjek didik akan terbentuk sesuai dengan 

arah dan tujuan yang sudah diformulasikan sebelumnya, yaitu kurikulum. 

C. Tinjauan umum radikalisme  

1. Pengertian radikalisme  

Radikalisme, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (Depdiknas, 2002), 

adalah 1) paham atau aliran yang radikal dalam politik; 2) paham atau aliran 

yang menginginkan perubahan atau pembaharuan sosial dan politik dengan 

cara kekerasan atau drastis; 3) sikap ekstrem dalam aliran politik. Radikalisme 

bersifat kontekstual, memiliki berbagai perwujudan; mulai dari perjuangan 

politik hingga menyampaikan gagasan ataupun pikiran di media (Cahill, 

2012). Apa yang dianggap sebagai radikal di suatu waktu/tempat, tidak selalu 

dianggap radikal di waktu/tempat lain.11 

Radikalisme berasal dari bahasa Latin radix yang berarti akar dimana 

arti akar ini dimaknai dengan berpikir secara mendalam terhadap sesuatu 

sampai ke akar-akarnya. Merujuk pada Cambridge Advanced Learners 

Dictionary; Radical is believing or expressing the belief that there should be 

great or extreme social or political change.12 

keyakinan bahwa harus ada perubahan sosial atau politik yang besar 

atau secara ekstrim. Sementara, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, 

radikalisme dimaknai sebagai paham (isme), tindakan yang melekat pada 

seseorang atau kelompok yang menginginkan perubahan baik sosial, politik 

dengan menggunakan kekerasan, berfikir asasi dan bertindak ekstrim.13 

Sementara, Qodir berpendapat bahwa kaum radikal menganggap 

bahwa rencanarencana yang digunakan adalah rencana yang paling ideal. 

Terkait dengan radikalisme ini, mereka seringkali beralaskan pemahaman 

sempit atas agama yang berujung pada aksi teror bom yang tumbuh bersama 

 
11 Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, Kamus Besar Bahasa Indonesia (Yogyakarta: 

Balai Pustaka, 2002), h. 10. 
12 Cambridge University, Cambridge Advanced Learners Dictionary (singapore: 

Cambridge University Press, 2008), h. 1170. 
13 Pusat Bahasa Kementerian Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia 

(Yogyakarta: Gramedia, 2008). 
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sistem. Sikap ini berkembang di tengah panggung yang mempertontonkan 

kemiskinan, kesenjangan sosial, atau ketidakadilan.14 

Penangkapan teroris di Indonesia yang terklasifikasi berdasarkan level 

small, medium dan high membuktikan bahwa proses radikalisme tidak 

langsung final, tetapi dilakukan secara bertahap dan terstruktur. 

Pengklasifikasian ini tidak berlaku secara formal. Akan tetapi, hal ini dilakukan 

untuk mengidentifikasi penolakan terhadap Pancasila dan sistem 

pemerintahan di Indonesia.15 

2. Faktor penyebab radikalisme  

Radikalisme atasnama agama, didorong beberapa faktor yang 

berhubungan dengan masyarakat. Adapun faktor- faktor penyabab sebagai 

berikut:  

a. faktor nasionalisme. Nasionalisme yang diinterpretasikan berbeda 

oleh masyarakat dapat memunculkan radikalisme agama dalam 

berbagai bentuk. Kemunculannya dimulai dari pemurnian agama, 

pergerakan sosial, sampai dengan kekerasan atau terorisme. 

Sedangkan faktor globalisasi terjadi karena kelompok yang tidak 

dapat beradaptasi dengan dampak kemajuan teknologi (Laisa, 

2014). Faktor lain munculnya radikalisme adalah faktor pemikiran, 

yang beranggapan agama sebagai salah satu penyebab radikalisme. 

b. faktor ekonomi. Faktor ini terkait erat dengan masalah kemiskinan, 

pengangguran, dan ketertindasan ekonomi. Kondisikondisi tersebut 

dapat saja mengubah mental seseorang dari yang dulu baik menjadi 

sangat kejam sehingga tega melakukan apa pun, termasuk teror. 

c. Ketiga, faktor politik. Jika kebijakan pemerintah yang ditempuh 

adalah kebijakan kotor atau kebijakan yang hanya berpihak pada 

penyumbang (pengaruh) modal terbesar, kekuatan asing, bahkan 

 
14 Zuly Qodir, Radikalisme Agama Di Indonesia (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014), h. 

117. 
15 Lisma, ‘Radikalisme Dan Hukum Di Indonesia’ 

<https://iainsurakarta.ac.id/radikalisme-dan-hukum-diindonesia/.> [accessed 7 November 
2023]. 



25 
 

 
 

kebijakan menipu rakyat, lambat laun akan mudah bagi kelompok 

untuk muncul dari bawah atas nama politik, agama atau sosial yang 

berbeda yang saling menghancurkan 

d. faktor psikologis. Faktor ini dapat berwujud perasaan ketidakadilan 

yang didukung tekad yang kuat antara seseorang atau kelompok 

orang untuk bertindak melawan orang lain atau melawan diri 

mereka sendiri. Akibatnya, perasaan ketidakadilan terwujud dalam 

rasa keadilan. 

3. Radikalisme dalam pendidikan dan kurikulum  

 Pada pelaksanaan pendidikan, perlu adanya integrasi sebagai salah 

satu faktor berjalannya suatu sistem untuk mencapai tujuan (goal attainment), 

dalam hal ini tujuan yang dimaksud ialah pendidikan anti-radikalisme. 

Meskipun lembaga-lembaga pendidikan dibawah Nahdlatul Ulama dan 

Muhammadiyah telah mengamini sikap organisasi naungannya, tetapi dalam 

realitasnya dalam proses adaptasi terdapat beberapa persamaan dan 

perbedaan antara SMA Al Muayyad (Nahdlatul Ulama) dan SMA 

Muhammadiyah PK (Muhammadiyah) dalam penyelenggaraan pendidikan 

anti-radikalisme. Hal tersebut dapat dilihat dalam beberapa aspek, yakni (1) 

kurikulum, (2) perekrutan guru, (3) penerimaan siswa baru, (4) 

ekstrakurikuler siswa dan (5) kegiatan penangkalan radikalisme di sekolah.16 

Radikalisme dalam kurikulum adalah suatu fenomena yang berkaitan dengan 

pengajaran atau penyebaran paham radikal keagamaan di lembaga 

pendidikan. Paham radikal keagamaan adalah paham yang menolak 

pluralisme, demokrasi, dan hak asasi manusia, serta menghalalkan segala cara 

untuk mewujudkan tujuan politik atau ideologis. Radikalisme dalam 

kurikulum dapat berdampak negatif bagi pembentukan karakter dan toleransi 

mahasiswa, serta mengancam keutuhan dan keamanan negara.  

 
16 Alif Faishal Farras and Yuyun Sunesti, ‘PENDIDIKAN ANTI-RADIKALISME DI 

SEKOLAH’, Journal of Development and Social Change, Volume 5.No. 1 (2022). 
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 Kurikulum yang mengandung paham radikalisme adalah kurikulum 

yang tidak menanamkan nilai-nilai moderasi, toleransi, keterbukaan, dan 

kebermanfaatan dalam pembelajaran.17 Oleh karena itu, diperlukan 

penguatan kurikulum pendidikan Islam berbasis moderasi, yang dapat 

mengajarkan siswa untuk menghargai perbedaan dan menjunjung tinggi 

nilai-nilai kemanusiaan. Kurikulum pendidikan Islam berbasis moderasi 

harus melibatkan berbagai komponen, seperti kebijakan sekolah, materi 

dan strategi pembelajaran, pengawas atau karyawan sekolah, orang tua 

dan guru. Kurikulum ini juga harus sesuai dengan konteks sosial, budaya, 

dan politik di Indonesia. 

D. Tinjauan Hukum Siyasah Syari’yyah   

1. Pengertian syiyasah syari’yyah  

Secara etimologi siyasah Syar‟iyyah berasal dari kata Syara‟a yang 

berarti sesuatu yang bersifat Syar‟i atau bisa diartikan sebagai peraturan atau 

politik yang bersifat syar‟i. Secara terminologis menurut Ibnu Akil adalah 

sesuatu tindakan yang secara praktis membawa manusia dekat dengan 

kemaslahatan dan terhindar dari kerusakan. 18 

Dari definisi siyasah yang dikemukakan Ibnu Aqail di atas mengandung 

beberapa pengertian. Pertama, bahwa tindakan atau kebijakan siyasah itu 

untuk kepentingan orang banyak. Ini menunjukan bahwa siyasah itu dilakukan 

dalam konteks masyarakat dan pembuat kebijakannya pastilah orang yang 

punya otoritas dalam mengarahkan publik. Kedua, kebijakan yang diambil dan 

diikuti oleh publik itu bersifat alternatif dari beberapa pilihan yang 

pertimbangannya adalah mencari yang lebih dekat kepada kemaslahatan 

bersama dan mencegah adanya keburukan. Hal seperti itu memang salah satu 

sifat khas dari siyasah yang penuh cabang dan pilihan. Ketiga, siyasah itu dalam 

wilayah ijtihadi, Yaitu dalam urusan-urusan publik yang tidak ada dalil qath'i 

 
17 Muhammad Nur Adnan Saputra and others, ‘Deradikalisasi Paham Radikal Di 

Indonesia: Penguatan Kurikulum Pendidikan Islam Berbasis Moderasi’, Jurnal Pendidikan 
Agama Islam Al-Thariqah, Volume 6 No.2 (2021),h. 282–96 . 

18 Wahbah Zuhaily, Ushul Fiqh (Jakarta: Radar Jaya Pratama, 1997), h. 99. 
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dari al-Qur'an dan Sunnah melainkan dalam wilayah kewenangan imam kaum 

muslimin. Sebagai wilayah ijtihadi maka dalam siyasah yang sering digunakan 

adalah pendekatan qiyas dan maslahat mursalah. Oleh sebab itu, dasar utama 

dari adanya siyasah Syar’iyyah adalah keyakinan bahwa syariat Islam 

diturunkan untuk kemaslahatan umat manusia di dunia dan akhirat dengan 

menegakkan hukum yang seadil-adilnya meskipun cara yang ditempuhnya 

tidak terdapat dalam alQur'an dan Sunnah secara eksplisit.19 

Adapun Siyasah Syar’iyyah dalam arti ilmu adalah suatu bidang ilmu 

yang mempelajari hal ihwal pengaturan urusan masyarakat dan negara dengan 

segala bentuk hukum, aturan dan kebijakan yang dibuat oleh pemegang 

kekuasaan negara yang sejalan dengan jiwa dan prinsip dasar syariat Islam 

untuk mewujudkan kemaslahatan masyarakat.20 

Dari asal usul kata siyasah dapat diambil dua pengertian. Pertama, 

siyasah dalam makna negatif yaitu menggerogoti sesuatu. Seperti ulat atau 

ngengat yang menggerogoti pohon dan kutu busuk yang menggerogoti kulit 

dan bulu domba sehingga pelakunya disebut su s. Kedua, siyasah dalam 

pengertian positif yaitu menuntun, mengendalikan, memimpin, mengelola dan 

merekayasa sesuatu untuk kemaslahatan. 

Adapun pengertian siyasah dalam terminologi para fuqaha, dapat 

terbaca di antaranya pada uraian Ibnul Qayyim ketika mengutip pendapat Ibnu 

'Aqil dalam kitab Al Funu n yang menyatakan, Siyasah adalah tindakan yang 

dengan tindakan itu manusia dapat lebih dekat kepada kebaikan dan lebih jauh 

dari kerusakan meskipun tindakan itu tidak ada ketetapannya dari rasul dan 

tidak ada tuntunan wahyu yang diturunkan.21 

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwasanya siyasah Syar‟iyyah 

merupakan setiap kebijakan dari penguasa yang tujuannya menjaga 

kemaslahatan manusia, atau menegakkan hukum Allah, atau memelihara 

 
19 A.Djazuli, Fiqh Siyâsah, Revisi (Jakarta: Prenadamedia Group, 2003), h. 76. 
20 Syekh Abdul and Wahab Khallaf, Ilmu Usul Fiqih (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1993), 

h. 123. 
21 Ibnul Qayyim Al Jauziyah, Al Thuruq Al Hukmiyah Fi Siyâsat Al Syar’iyah (Damascus: 

Matba’ah Dar Al Bayan, 2005), h. 16. 
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etika, atau menebarkan keamanan di dalam negeri, dengan apa-apa yang tidak 

bertentangan dengan nash,baik nash itu ada (secara eksplisit) ataupun tidak 

ada (secara implisit).22 Tujuan utama siyasah Syar‟iyyah adalah terciptanya 

sebuah sistem pengaturan negara yang Islami dan untuk menjelaskan bahwa 

Islam menghendaki terciptanya suatu sistem politik yang adil guna 

merealisasikan kemaslahatan bagi umat manusia di segala zaman dan di setiap 

negara.23 

2. Ruang lingkup Siyasah Syar’iyyah 

Kata Siya sah pada awalnya memiliki banyak arti, sebagaimana telah 

disebutkan di atas. Namun kemudian digunakan secara spesifik untuk 

menunjuk pada masalah negara dan pemerintahan, karena pada 

penyelenggaraan negara dan pemerintahan itu tersirat beberapa arti yang 

terkandung dalam kata Siya sah seperti mengendalikan, mengatur memerintah, 

mengurus, mengelolah, melaksanakan administrasi, dan membuat 

kebijaksanaan. Siya sah Syar’iyyah berarti penyelenggaraan negara dan 

pemerintahan yang berdasarkan syari’ah. Dengan demikian, objek kajian 

Siya sah Syar’iyyah adalah semua hal yang berkenaan dengan penyelenggaraan 

negara dan pemerintahan yang berdasarkan syariat Islam.24 

Para ulama berbeda pendapat dalam menentukan ruang lingkup kajian 

fiqih Siya sah (Siya sah Syar’iyyah). Di antaranya ada yang menetapkan lima 

bidang. Namun ada pula yang menetapkannya kepada empat atau tiga bidang 

pembahasan. Bahkan ada sebagian ulama yang membagi ruang lingkup kajian 

fiqh Siya sah menjadi delapan bidang. Tapi perbedaan ini semua sebenarnya 

tidak terlalu prinsip, karena hanya bersifat teknis.25 

 
22 Abdurahman Abdul Aziz Al Qasim, Al Islâm Wa Taqninil Ahkam (Riyadh: Jamiah 

Riyadh), h. 177. 
23 Wahbah Al-Zuhaylî, ‘Ushûl Al-Fiqh Al-`Islâmî’, Dâr Al-Fikr, vol.1.no.18 (2001). 
24 Ridwan, Fiqh Politik: Gagasan, Harapan, Dan Kenyataan (Jakarta: Bumi Aksara, 

2020). 
25 Muhammad Iqbal, Fiqh Siyasah Konstekstualisasi Doktrin Politik Islam (Jakarta: 

Kencana, 2016), h. 13. 
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T. M. Hasbi Ash Shiddieqy, membagi ruang lingkup fiqh siya sah menjadi 

delapan bidang, delapan bidang sebagai beriku; kebijaksanaan tentang 

peraturan perundang-undangan (Siya sah Dustu riyyah Syar’iyyah ), 

kebijaksanaan tetang penetapan hukum (Siya sah Tasyri ’iyyah Syar’iyyah), 

kebijaksanaan peradilan (Siya sah Qadha `iyyah Syar’iyyah), kebijaksanaan 

ekonomi dan moneter (Siya sah Ma liyyah Syar’iyyah), kebijaksanaan 

administrasi negara (Siya sah `Ida riyyah Syar’iyyah), kebijaksanaan hubungan 

luar negeri atau internasional (Siya sah Dauliyyah/Siya sah Kha rijiyyah 

Syar’iyyah), politik pelaksanaan undang-undang (Siya sah Tanfi dziyyah 

Syar’iyyah), politik peperangan (Siya sah Harbiyyah Syar’iyyah).26 

Sementara menurut Al-Mawardi, ruang lingkup kajian fiqh Siyâsah 

(Siyâsah Syar’iyyah) mencakup kebijaksanaan pemerintah tentang peraturan 

perundang- undangan (Siyâsah Dustûriyyah), ekonomi dan moneter (Siyâsah 

Mâliyyah), peradilan (Siyâsah Qadhâ`iyyah), hukum perang (Siyâsah 

Harbiyyah), dan asministrasi negara (Siyâsah `Idâriyyah). Sedangkan Ibnu 

Taimiyah meringkasnya menjadi empat bidang kajian, iaitu peradilan, 

administrasi negara, moneter serta hubungan internasional. Kalau Abdul 

Wahhab Khallaf membagi ruang lingkup kajian fiqh Siyâsah (Siyâsah 

Syar’iyyah) menjadi tiga bidang kajian iaitu peradilan, hubungan 

internasional dan keuangan negara. 

Penjelasan singkat tentang cakupan pembahasan fiqh Siyâsah 

(Siyâsah Syar’iyyah) di atas dapat dipahami bahwa pembahasan pokok fiqh 

Siyâsah meliputi berbagai bidang yang terkait erat dengan masalah politik 

dan kenegaraan. Bidang-bidang tersebut antara lain adalah masalah 

dusturiah yang mencangkup Siyâsah penetapan hukum, Siyâsah peradilan, 

Siyâsah administrasi dan Siyâsah penerapan hukum. Siyâsah Dustûryyah 

adalah Siyâsah yang berkaitan dengan peraturan dasar tentang bentuk 

pemerintahan, batas kekuasaan pemerintahan, cara pemilihan kepala negara, 

 
26 A.Djazuli, Fiqh Siyasah, Implementasi Kemaslahatan Dalam Rambu-Rambu Syariah 

(Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2003),h. 13. 
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hubungan penguasa rakyat. Dengan kata lain Siyâsah Dustûryyah membahas 

tentang sistem politik hukum menurut ajaran Islam,27  politik perundang-

undangan, lembaga legeslatif, lembaga yudikatif dan birokrasi atau eksekutif. 

Selain bidang Siyâsah Dustûryyah. Pembahasan fiqih Siyâsah (Siyâsah 

Syar’iyyah) adalah Siyâsah Dauliyyah/Khârijiyyah, yaitu Siyâsah yang 

berhubunngan dengan pengaturan hubungan antar suatu negara dengan 

negara lain, tata cara pergaulan hubungan antar warga negara, baik dalam 

situasi perang maupun damai. Termasuk pula di dalam pembahasan fiqh 

Siyâsah adalah Siyâsah Mâliyyah dan Siyâsah Harbiyyah. Siyâsah Mâliyyah 

yaitu Siyâsah yang mengatur sumber-sumber keuangan negara. Sedangkan 

Siyâsah Harbiyyah, yaitu Siyâsah yang mengatur tentang peperangan dan 

aspek-aspek lain yang berhubungan dengan hal tersebut. 

Bidang-bidang Siyâsah Syar’iyyah bukan harga mati yang tak dapat 

ditawar- tawar. Bidang-bidang Siyâsah Syar’iyyah dapat berbeda-beda antara 

satu negara Islam dengan negara Islam lainnya dan dapat berkembang 

seiring dengan perkembangan zaman. Faktor-faktor lain yang 

memungkinkan adanya perbedaan dan perkembangan Siyâsah Syar’iyyah itu 

antara lain; perbedaaan orientasi politik, latar belakang budaya, tingkat 

pendidikan, dan sejarah perkebangan Islam itu sendiri di negara masing-

masing Dalam arti kata tidak ada aturan baku yang mengatur ruang lingkup 

sari Siyâsah Syar’iyyah. 

3. Radikalisme Menurut Siyasah Syar’iyyah  

Radikalisme merupakan bentuk gerakan sosial yang menolak secara 

menyeluruh tertib sosial yang sedang berlangsung dan ditandai oleh moral 

yang kuat untuk menentang dan bermusuhan dengan kaum yang memiliki 

hak-hak istimewa dan yang berkuasa. Sejatinya radikalisme adalah satu 

tahapan atau satu langkah sebelum terorisme, pada umumnya para terorisme 

yang banyak melakukan tindakan deskrutif dan bom bunuh diri mempunyai 

pemahaman yang radikal terhadap berbagai hal, terutama soal keagamaan. 

 
27 Yusdani, Fiqh Politik Muslim Progresif (Jakarta: Kaukaba, 2015), h. 25. 
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Indonesia merupakan negara yang masyarakatnya mayoritas beragama Islam. 

Salah satu masalah yang dihadapi oleh negara yang mayoritas berpenduduk 

muslim pada awal pembentukannya adalah bagaimana mendudukan agama 

dalam kehidupan bernegara. Dalam pandangan Islam setidaknya meliputi dua 

aspek pokok yaitu agama dan masyarakat atau politik. Akan tetapi untuk 

mengartikulasikan dua aspek pokok tersebut dalam realitanya menjadi suatu 

problema tersendiri. 

Sebagai hukum-hukum yang mengatur kepentingan negara, 

mengorganisasi permasalahan umat sesuai dengan jiwa syari’at dan dasar- 

dasarmya yang universal demi terciptanya tujuan-tujuan kemasyarakatan, 

walaupun pengaturan tersebut tidak ditegaskan dalam al-Qur’an dan al- 

Sunnah. Islam radikal terbagi menjadi dua makna yaitu, wacana dan aksi. 

Radikal dalam wacana diartikan dengan pemikiran untuk mendirikan agama 

Islam atau kekhalifahan Islam, sedangkan dalam aksi diartikan melakukan 

perubahan dengan aksi-aksi kekerasan yang mengatas namakan agama. 

Dilihat dari pelakunya, radikalisme terbagi menjadi dua tipe yaitu sebagai 

berikut: 

1. Radikalisme individual yaitu radikalisme yang dilakukan oleh 

seseorang terhadap orang lain. 
2. Radikalisme kelompok, yaitu bentuk radikalisme yang dilakukan oleh 

sekelompok orang terhadap seseorang atau kelompok lainnya 

Menurut Abdurrahman Mas’ud kelompok radikalisme memiliki ciri-ciri: 

a. Memperjuangkan Islam secara kaffah, syariat Islam sebagai hukum 

Negara. 

b. Mendasarkan praktek keagamaanya pada orientasi masa lalu (salafy). 

c. Cenderung memusuhi Barat, terutama sekularisme dan modernism. 

d. Perlawanan terhadap liberalism Islam yang tengah berkembang di 

Indonesia. 

Agama mengajarkan kepada manusia kedamaian dan kesetidak 

lawanan satu sama lain, saling hormat menghormati, membangun 
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kesetidak lawanan baik dalam seagama maupun penganut agama di luar 

agama yang dianutnya. Namun dalam keseharian kita, tidak sedikit 

menemukan kekerasan oleh sesorang yang menganut suatu agama, baik 

terhadap seagama maupun kepada orang lain yang menganut agama yang 

berbeda, tindakan radikalisme yang pada gilirannya melahirkan 

terorisme.28 Sangat jelas diuraikan dalam Al-qur’an yaitu diantaranya 

sebagai berikut:  

QS. al-maidah :5/ 33 

وْ  
َ
وْْٓا ا

ُ
ل قَتَّ نْ يُّ

َ
رْضِ فَسَادًا ا

َ
ا
ْ
هٗ وَيَسْعَوْنَ فِى ال

َ
َ وَرَسُوْل ارِبُوْنَ اللّٰه ذِينَْ يُحَ

َّ
ؤُا ال عَ  اِنَّمَا جَزٰۤ وْ تُقَطَّ

َ
بُوْْٓا ا

َّ
يُصَل

هُمْ خِزْيٌ فِى الدُّ 
َ
رْضِِۗ ذٰلِكَ ل

َ
ا
ْ
وْ يُنْفَوْا مِنَ ال

َ
افٍ ا

َ
نْ خِل هُمْ م ِ

ُ
رْجُل

َ
يْدِيْهِمْ وَا

َ
خِرَةِ عَذَابٌ  ا

ٰ
ا
ْ
هُمْ فِى ال

َ
نْيَا وَل

 عَظِيْمٌ  

Terjemahanya: 

“Balasan bagi orang-orang yang memerangi Allah dan rasul-Nya serta 
membuat kerusakan di bumi hanyalah dibunuh, disalib, dipotong 
tangan dan kaki mereka secara silang, atau diasingkan dari tempat 
kediamannya. Yang demikian itu merupakan kehinaan bagi mereka di 
dunia dan di akhirat (kelak) mereka mendapat azab yang sangat 
berat.29 
 

Ayat ini berkenaan dengan penjelasan Allah Swt. tentang ḥirābah, yaitu 

tindak kekerasan secara terang-terangan untuk mengambil harta, membunuh, 

dan menimbulkan rasa takut, seperti perampokan dan terorisme. Makna ayat 

diatas adalah, Allah mengancam bagi orang-orang yang memerangi allah dan 

rasulnya dan membuat kerusakan di muka bumi, mereka akan diberikan 

hukuman yang sadis yakni mereka dibunuh atau di salib atau dipotong tangan 

dan kaki mereka dengan bertimbal balik, atau dibuang dari Negara (tempat 

 
28 Harun Nasution, Islam Ditinjau Di Berbagai Aspeknya (Jakarta: UI Press, 1985), p. h. 

71. 
29 Kementrian Agama RI, ‘Al-Qur’an Dan Terjemahannya’, 2019. 
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kediamannya). Betapa tegas dan jelasnya hukum Allah dalam ayat ini. Q.S Al-

Hujarat : 49/9 yang berbunyi: 

خْرٰ 
ُ
ا
ْ
ى ال

َ
صْلِحُوْا بَيْنَهُمَاۚ فَاِنْْۢ بَغَتْ اِحْدٰىهُمَا عَل

َ
وْا فَا

ُ
مُؤْمِنِيْنَ اقْتَتَل

ْ
تِيْ  وَاِنْ طَاىِٕۤفَتٰنِ مِنَ ال

َّ
وا ال

ُ
ى فَقَاتِل

قْ 
َ
عَدْلِ وَا

ْ
صْلِحُوْا بَيْنَهُمَا بِال

َ
ۖ فَاِنْ فَاۤءَتْ فَا ِ مْرِ اللّٰه

َ
ٰٓى ا ءَ اِل ى تَفِيْۤ مُقْسِطِيْنَ  سِطُوْا ِۗاِنَّ ا تَبْغِيْ حَته

ْ
بُّ ال َ يُحِ  للّٰه

Terjemahanya:  

Jika ada dua golongan orang-orang mukmin bertikai, damaikanlah 
keduanya. Jika salah satu dari keduanya berbuat aniaya terhadap 
(golongan) yang lain, perangilah (golongan) yang berbuat aniaya itu, 
sehingga golongan itu kembali kepada perintah Allah. Jika golongan itu 
telah kembali (kepada perintah Allah), damaikanlah keduanya dengan 
adil. Bersikaplah adil! Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang 
bersikap adil. 30 

 

 Makna ayat diatas adalah, Allah menguraikan bagaimana kalau ada dua 

golongan yang beriman akan tetapi keduanya terlibat dalam peperangan. Allah 

menjelaskan dengan intruksi untuk melakukan perdamaian dengan cara 

dilakukan kesepakatan-kesepakatan dalam perjanjian. Akan tetapi jika ada 

salah satu golongan itu melanggar perjanjian damai telah disepakati bersama 

itu, maka Allah dengan tegas memerintahkan untuk memerangi golongan yang 

melenggar perjanjian itu sampai sampai ia kembali mematuhi perjanjian dan 

dalam koridor aturan Allah 

 Maka Allah juga berpesan hendaklah menjunjung tinggi keadilan 

karena Allah senang kepada hambanya yang mampu berbuat adil. Rubaidi 

menguraikan lima ciri gerakan radikalisme yaitu:  

1. Menjadikan Islam sebagai ideology final dalam mengatur kehidupan 

individual dan juga politik ketata negaraan.  

 
30 Kementrian Agama RI, ‘Al-Qur’an Dan Terjemahannya’, 2019. 
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2. Nilai-nilai Islam yang dianut mengadopsi sumbernya di Timur 

Tengah secara apa adanya tanpa mempertimbangkan 

perkembangan sosial dan politik ketika al-Qur’an dan hadist hadir 

di muka bumi ini, dengan realitas lokasi kekinian. 
3.  Karena perhatian lebih terfokus pada teks al-Qur’an dan hadist, 

maka purifikasi ini sangat berhati-hati untuk menerima segala 

budaya non 56 asal Islam (budaya Timur Tengah) termasuk berhati-

hati menerima tradisi lokal Karena khawatir mencampuri Islam 

dengan bid’ah.  
4. Menolak ideology non Timur Tengah termasuk ideologi Barat 

seperti demokrasi, sekularisme, dan liberalism.  
5. Gerakan kelompok ini sangat bersebrangan dengan masyarakat luas 

termasuk pemerintah.  
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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

A. Jenis Penelitian  Dan Lokasi Penelitian  
1. Jenis Penelitian  

Jenis penelitian ini ialah penelitian lapangan atau bisa disebut field 

research yang mempunyai sifat deskriptif yang mempunyai tujuan mampu 

memberikan gambaran yang bersifat sistematis dan menyeluruh mengenai 

fakta yang ada hubungannya dengan permasalahan dan gejala-gejalanya. 

Penelitian ini bersifat deskriptif artinya penelitian ini akan meneliti suatu 

objek, kondisi, dan bagaimana suatu sistem pemikiran yang terjadi pada 

masyarakat.  

2. Lokasi penelitian  

Tempat berlangsungya penelitian ini adalah di Kota Makassar, tepatnya 

Di Kantor Kementrian Agama Kota Makassar di Jalan Rappocini Raya No. 223, 

Bua Kana, Kec. Rappocini. Lokasi ini dipiih karena penelitin ini berkaitan 

dengan tema yang sedang diteliti di Kota Makassar. Objek peelitian ini 

melibatkan Pemerintah Kota Makassar yang diwakili oleh Kementrian Agama 

Kota Makassar di bagian seksi pendidikan pesantren.  

a. Gambaran Umum Kota Makassar  

Pemutakhiran nama Kota Makassar terjadi pada masa kepemimpinan 

BJ Habibie, sebagaimana diatur dalam PP No. 86 Tahun 1999 tentang 

perubahan nama Kota Madya Ujung Pandang menjadi Kota Makassar. 

Perubahan yang dimaksud dinilai merupakan cerminan dari keinginan warga 

Ujung Pandang yang disahkan DPRD Tingkat II. Perubahan ini sejalan dengan 

ketentuan yang tertuang dalam pasal 5 ayat (3) UU No. 22 Tahun 1999 yang 

mengamanatkan perubahan nama daerah harus disahkan dengan PP. 

Berdasarkan Perda No. 1 Tahun 2000, Kota Makassar mencapai hari jadinya 

yang ke-407 pada tanggal 9 November 1607. Tonggak sejarah ini ditentukan 

melalui penelusuran dan penelaahan secara menyeluruh terhadap latar 

belakang sejarah Makassar yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan 
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seperti budayawan, pejabat pemerintah, dan pemerintah serta Komunitas 

lokal.1 Dari segi administrasi, Kota Makassar terbagi menjadi 15 kecamatan 

dan 153 kelurahan. Dari 15 kecamatan tersebut, tujuh di antaranya berbatasan 

langsung dengan pantai, yaitu Kecamatan Tamalate, Kecamatan Mariso, 

Kecamatan Wajo, Kecamatan Ujung Tanah, Kecamatan Tallo, Kecamatan 

Tamalanrea, dan Kecamatan Biringkanaya.  

Kota Makassar berbatasan dengan Kabupaten Maros di sebelah utara  

dan timur.  

a) Kabupaten Gowa dan Takalar di sebelah selatan  

b) Sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Gowa dan Takalar 

c) Sebelah barat beratasan dengan Selat makassar 

d) Kota Makassar termasuk kedalam kota metropolitan di kepulauan 

Gambar 1 Peta Pembagian Wilayah Kota Makassar 

Kota Makassar termasuk kedalam kota metropolitan di kepulauan 

Indonesia dan menyandang predikat kota terbesar kedua di luar Pulau Jawa, 

setelah Kota Medan. Kota ini luasnya 199,26 kilometer persegi dan merupakan 

tempat tinggal untuk 1,6 juta orang, menunjukkan kepadatan penduduk yang 

signifikan. 

 
1 Dermawan Saputra, ‘Patologi Birokrasi Dalam Pelayanan Publik (Studi Pelayanan 

Administrsi Kependudukan Di Kantor Kecamatan Panakkukang’ (Universitas Hasanudin, 
2017), h. 72. 
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Tabel Data Kepadatan Penduduk/km2 Kota Makassar 2021-2023 

 
Kecamatan 

 
Kepadatan Penduduk Menurut Kecamatan di 

Kota Makassar (jiwa per km2) 

Tahun 2021 2022 2023 
Mariso 31 645 31 755 32 269 

Mamajang 24 914 24 931 25 908 
Tamalate 8 982 9 023 9 324 
Rappocini 15 668 15 681 16 318 
Makassar 32 596 32 645 32 634 

Ujung Pandang 9 325 9 331 9 449 
Wajo 15 092 15 131 14 826 

Bontoala 26 239 26 304 26 286 
Ujung Tanah 8 170 8 211 8 351 
Kepulauan 

Sangkarrang 
9 212 9 258 9 728 

Tallo 24 940 25 027 25 395 
Panakukkang 8 190 8 197 8 458 

Manggala 6 112 6 150 6 647 
Biringkanaya 4 357 4 381 4 476 
Tamalanrea 3 242 3 245 3 337 

Jumlah 8 122 8 148 8 388 

Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Makassar 2023 

Kota Makassar merupakan kota yang terletak di Provinsi Sulawesi Selatan 

dan termasuk salah satu kota terbesar di Indonesia. Kota ini tidak hanya menjadi 

ibu kota provinsi, tetapi juga berperan sebagai pusat pelayanan dalam Kawasan 

Timur Indonesia (KTI). Hal ini menjadikan Kota Makassar sebagai wadah penting 

untuk penyaluran barang dan jasa serta pusat kegiatan industri. Dengan letaknya 

yang strategis dan fungsinya sebagai pusat ekonomi dan politik, tidak 

mengherankan jika Kota Makassar menjadi destinasi utama bagi banyak investor 

dari dalam maupun luar negeri. Keberadaanya memberikan peluang besar bagi 

pengembangan bisnis dan investasi di wilayah Kawasan Indonesia Timur. Oleh 

karena itu, dapat dikatakan bahwa Kota Makassar memegang peranan penting 

dalam perkembangan ekonomi dan politik Indonesia secara keseluruhan. 

a. Letak: Koordinat 5º8`S 119º25`E di pesisir barat daya pulau Sulawesi, 

yang berhadapan dengan Selat Makassar. 
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b. Batas: Selat Makassar di sebelah barat, Kabupaten Pangkep di sebelah 

utara, Kabupaten Maros disebelah timur dan Kabupaten Gowa di 

sebelah selatan. 

c. Masyarakat kota Makassar terdiri dari beberapa etnis yang hidup 

berdampingan. Penduduk Makassar kebanyakan berasal dari Tionghoa, 

Bugis, Toraja, Mandar, Buton, Jawa dan lain sebagainya. Serta mayoritas 

penduduknya beragama islam. 

d. Kondisi Geografis: Ketinggian kota makassar bervariasi yaitu antara 0-

25 meter dari permukaan laut, dengan suhu rata-rata 20º-32ºC. Kota ini 

diapit oleh dua sungai yaitu: Sungai Tallo yang berada di sebelah utara 

kota dan Sungai Jeneberang yang berada di bagian selatan kota 

e. Kota Makassar Memiliki 15 kecamatan dan 153 kelurahan. Penduduk 

Kota Makassar pada tahun 2023 sebanyak 1.436.626 jiwa dengan luas 

wilayah 199,26 km2. 

 

b. Gambaran Umum Kementrian Agama Kota Makassar  

a) Sejarah Singkat Kementrian Agama Kota Makassar  

Secara Nasional organisasi Kementerian Agama (dahulu Departemen 

Agama) resmi terbentuk pada tanggal 3 Januari 1946, bertugas membimbing 

dan mengendalikan kehidupan beragama sesuai dengan pembukaan UUD 

1945 dan sebagai realisasi dari pasal 29 UUD 1945. 

Ketika wilayah Sulawesi Selatan dan Tenggara masih merupakan 

wilayah satu provinsi yakni Provinsi Sulawesi Selatan dan Tenggara, instansi 

Departemen Agama di tingkat Provinsi ketika itu bernama Jawatan Urusan 

Agama (JAURA) berkedudukan di Makassar, Sulawesi Selatan. Kepala Jawatan 

Urusan Agama yang pertama dijabat oleh Bapak Gazali (1950-1952), yang 

berkantor di Jalan Jenderal Ahmad Yani Makassar (sekarang Kantor 

Polwiltabes Makassar). Kantor Jawatan Urusan Agama ini bertugas sebagai 

perpanjangan tugas pemerintah pusat pada bidang agama dan keagamaan di 

tingkat provinsi. Setelah Bapak Gazali menjabat kepala Jawatan tahun 1950-
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1952, dilanjutkan oleh Bapak Ismail Napu (tahun 1952-1955) dan selanjutnya 

H. Zainuddin (1955-1960). 

Pada tahun 1960, Kantor Jawatan Urusan Agama Provinsi Sulawesi 

Selatan dipindahkan dari Jalan Jend. Ahmad Yani ke Jalan WR. Supratman pada 

masa Bapak Rahman Tahir (1960-1962). Pada tahun 1964, dijabat oleh KH. 

Badawi (1962-1964) terjadilah peralihan wilayah administrative provinsi 

Sulawesi Selatan dan Tenggara dibagi menjadi dua wilayah. Provinsi Sulawesi 

Tenggara berdiri sendiri sebagai satu wilayah administrative, ditandai dengan 

keluarya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964. 

Seiring dengan tuntutan pelayanan pemerintahan, maka pada masa 

jabatan KH. Hasan (1967) Kantor Jawatan Urusan Agama berubah 

nomenklaturnya menjadi Kantor Perwakilan Departemen Agama Provinsi 

Sulawesi Selatan. Perubahan nomenklatur ini diharapkan dapat memberikan 

pelayanan yang optimal kepada masyarakat, khususnya di Sulawesi Selatan. 

Perubahan nomenklatur ini juga, menjadikan lokasi kantor dipindahkan ke 

jalan Nuri hingga sekarang ini, pada saat itu dijabat oleh Bapak KH. Muh. Siri 

(1967-1970. 

Berdasarkan Kepres Nomor 44 tahun 1974, Keputusan Menteri Agama 

Nomor 18 Tahun 1975 tentang Kedudukan, tugas pokok, fungsi serta susunan 

dan tata kerja Departemen Agama, maka instansi Departemen Agama tingkat 

provinsi berubah nomenklaturnya menjadi Kantor Wilayah Departemen 

Agama, termasuk Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi Sulawesi 

Selatan. 

Seiring dengan perkembangan dan semakin luasnya cakupan wilayah 

kerja, maka nomenklatur Perwakilan Departemen Agama dirubah menjadi 

Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi Sulawesi Selatan. 

Perubahan nomenklatur ini, dilatari dengan semakin luasnya cakupan 

wilayah kerja pemerintahan, sehingga tuntutan pelayanan yang lebih khusus 
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dan optimal terkait dengan pembinaan agama dan keagamaan di Sulawesi 

Selatan menjadi suatu keniscayaan pada saat itu. Posisi Kepala Kantor Wilayah 

Departemen Agama pada saat itu dijabat oleh Bapak H. Muh. Ali Mabham Dg. 

Tojeng (tahun 1970-1975). 

Pada tahun 2005, dilakukan serah terima asset oleh Kanwil 

Departemen Agama Provinsi Sulawesi Selatan kepada Kanwil Departemen 

Agama Provinsi Sulawesi Barat, yakni 3 (tiga) Kantor Departemen Agama 

Kabupaten yang dibawah wilayah Provinsi Sulawesi Barat, seperti Kabupaten 

Polewali Mamasa, Majene dan Kabupaten Mamuju pada saat itu. 

Pada tahun 2010, atas terbit Keputusan Menteri Agama Nomor 1 Tahun 

2010 tentang perubahan Departemen menjadi Kementerian, maka nama 

Departemen Agama dirubah menjadi Kementerian Agama. Saat ini Kantor 

Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Selatan secara struktural 

membawahi 23 Kantor Kementerian Agama Kabupaten / Kota se Sulawesi 

Selatan. 

Pelaksanaan kegiatan dan program Kantor Wilayah Kementerian 

Agama Sulawesi Selatan, tetap mengacu pada tugas dan fungsi Kantor Wilayah 

Kementerian Agama sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Agama 

Republik Indonesia Nomor 372 Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja 

Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi dan Kabupaten/Kota dan 

kemudian diubah menjadi Peraturan Menteri Agama Nomor 13 tahun 2012 

tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama. 

b) Lokasi Kantor Kementrian Agama Kota Makassar 

a. Kementrian agama pusat informasi haji : Jl. Rappocini Raya No. 223 

b. Kantor Departemen Agama Kota Makassar : Jl, Rappocini Raya No. 

223A 

c. Kementrian Agama Kantor Urusan Agama : Jl. Barang lompo No. 35 

c) Visi Dan Misi Kementrian Agama Kota Makassar 

a. Visi  
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Terwujudnya masyarakat Indonesia yang taat beragama, maju, 

sejahtera, dan cerdas serta saling menghormati antar sesama pemeluk agama 

dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara dalam wadah 

negara kesatuan Republik Indonesia. 

b. Misi  

1) Meningkatkan kualitas bimbingan, pemahaman, pengamalan, 

dan pelayanan kehidupan beragama 

2) Meningkatkan penghayatan moral dan etika beragaman 

3) Meningkatkan kualitas pendidikan umat beragama 

4) Meningkatkan kualitas penyelenggaraan haji 

5) memberdayakan umat beragama dan lembaga keagamaan 

6) memperkokoh kerukunan umat beragama dan mengembangkan 

keselarasan pemahaman keagamaan dengan wawasan 

kebangsaan Indonesia 

untuk lebih mengefisienkan kerja para staf/karyawan pada suatu 

perusahaan perlu dibentuk suatu struktur organisasi yang baik. Adapun 

struktur organisasi Kementrian Agama Kota Makassar sebagai berikut:  

a. Kepala Kantor 

Tugas dan fungsi : mengawasi seluruh pekerjaan 

b. Kepala Sub Bagian Tata Usaha  

Tugas: Melakukan koordinasi perumusan kebijakan teknis, dan 

perencanaan, pelaksanaan pelayanan dan pembinaan 

administrasi, keuangan dan barang milik negara di lingkungan 

Kantor Kementerian Agama. 

c. Seksi pendidikan madrasah  

Tugas: Melakukan pelayanan, bimbingan teknis, pembinaan, 

serta pengelolaan data dan informasi di bidang RA, MI, MTs, MA, 

dan MAK. 

d. Seksi pendidikan diniyah dan pondok pesantren 
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Tugas: Melakukan pelayanan, bimbingan teknis di bidang 

pendidikan madrasah diniyah takmiliyah, pendidikan diniyah, 

pendidikan al-Quran, dan pondok pesantren, serta pengelolaan 

data dan informasi pendidikan diniyah dan pondok pesantren.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1 struktur organisasi  

 

Gambar 2 Data Pondok Pesantren  
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e. Seksi pendidikan agama islam  

Tugas: Melakukan pelayanan, bimbingan teknis, pembinaan 

serta pengelolaan data dan informasi pendidikan agama Islam di 

bidang pendidikan agama Islam pada PAUD, SD/SDLB, 

SMP/SMPLB, SMA/SMALB/SMK. 

f. Seksi penyelenggara haji dan umrah  

Tugas: Melakukan pelayanan dan bimbingan di bidang 

pendaftaran haji, pembinaan haji dan umrah, perjalanan dan 

dokumen, akomodasi dan pengelolaan keuangan haji, serta 

pengelolaan data dan informasi haji dan umrah. 

g. Seksi bimbingan masyarakat islam 

Tugas: Melakukan pelayanan, bimbingan teknis, dan pembinaan, 

serta pengelolaan data dan informasi di bidang urusan agama 

Islam, pembinaan syariah, penerangan agama Islam, zakat, dan 

wakaf. 

h. Penyelenggara syariah  

Tugas: Melakukan pelayanan, bimbingan teknis, dan pembinaan, 

serta pengelolaan data dan informasi di bidang hisab rukyat dan 

pembinaan syariah 

i. Penyelenggara kristen  

Tugas: Melakukan pelayanan, bimbingan teknis, dan pembinaan, 

serta pengelolaan data dan informasi di bidang bimbingan 

masyarakat Kristen. 

 

B. Pendekata Penelitian  

Dalam penelitian ini pendekatan bertujuan untuk mengungkap cara 

berpikir yang digunakan ketika menganalisis tujuannya, atau dengan kata lain 

pendekatan adalah suatu disiplin ilmu yang dijadikan acuan ketika 

menganalisis subjek yang diteliti menurut logika ilmunya. Pendekatan 

penelitian biasanya disesuaikan dengan profesi peneliti, namun tidak 
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menghalangi peneliti untuk mengadopsi pendekatan multi disiplin. Ada 

beberapa pendekatan yang digunakan diantaranya:   

1. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan cara pendekatan yuridis 

empiris yang merupakan pendekatan yang melihat aturan- aturan yang 

berlaku dalam hukum kemudian menghubungkan dengan masalah 

yang dibahas. 

2. Pendekatan Syar’i yaitu menelusuri pendekatan syariat islam seperti 

Al-Quran dan Hadits yang relevan dengan masalah yang dibahas. 

C. Sumber Data  

1. Sumber data Premier 

Data premier adalah data yang diperoleh melalui field research atau 

penelitian lapangan melalui wawancara. Dalam penelitian ini, penulis 

memperoleh sumber data dari berbagai responden dan informan data yang 

diperoleh secara langsung melalui wawancara dengan responden dan 

informan. 

No. Partisipasi Jumlah 

Informan 

Ket. 

1. KEMENAG  

(Seksi Pendidikan Pesantren) 

6 Staf Pelaksana 

2. KEMENAG  

(Seksi Pengawas madrasah) 

1 Ketua Penanggung Jawab 
Pengawas Madrasah 

 Jumlah 7 orang 

 

2. Sumber Data Sekunder 

Sumber data sekunder merupakan sumber data yang datanya 

didapatkan dari banyak sumber misalnya internet, buku, e-book, makalah, 

jurnal, majalah, karya ilmiah, serta norma peraturan perundang undangan dan 
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hasil riset yang sesuai dengan fakta fakta dilapangan yang berkaitan dengan 

penelitian ini.2 

 

D. Metode Penelitian 
1. Observasi 

Observasi merupakan  kegiatan mengumpulkan data dengan langsung 

melihat objek yang akan diteliti.3 Peneliti disini melakukan pengamatan agar 

supaya mendapatkan data sekunder dan data premier. 

2. Wawancara 

Wawancara adalah suatu bentuk komunikasi verbal, yaitu suatu jenis 

percakapan yang bertujuan untuk memperoleh informasi, atau dapat diartikan 

sebagai suatu teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui tanya jawab 

antara peneliti dengan objek yang diteliti. Dalam metode ini diperlukan 

kreativitas pewawancara, karena dapat dikatakan bahwa hasil wawancara 

yang dipelajari banyak bergantung pada kemampuan peneliti dalam mencari 

jawaban, mencatat dan menginterpretasikan setiap jawaban.4 

3. Dokumentasi 

Teknik pengumpulan data dengan dokumentasi adalah pengambilan 

diperoleh melalui dokumen-dokumen. Dokumen meruakan catatan peristiwa 

yang sudah berlalu dan berbentuk tulisan,gambar,atau karya-karya monuental 

dari seseorang yang sesuai dengan masalah yang diteliti. 

E. Instrumen Penelitian 

 Instrumen Penelitian adalah alat pengumpulan data yang disesuaikan 

dengan jenis penelitian yang akan dilakukan dengan mengacu pada 

metodologi penelitian. Di mana suatu usaha menerima informasi yang benar 

dan dapat dipercaya. Instrumen utama penelitian kualitatif adalah peneliti 

 
2Bagong Suyanto dan Sutina, Metode Penelitian Sosial: Berbagai Alternatif pendekatan, 

(Jakarta: Kencana,2013), h.55. 
3M. Syamsuddin, Operasional Penelitian Hukum, (Cet.I, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 

2007), h. 114 
4 Zuchri Abdussamad, Metode Penelitian Kualitatif (Makassar: Syakir Media Press, 

2018). 
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yang bertindak sebagai perancang dan pelaksana, menganalisis dan 

menginterpretasikan data, serta melaporkan hasil penelitian. Instrumen yang 

digunakan dalam studi lapangan ini meliputi:   

1. Pedoman wawancara, yaitu alat yang digunakan oleh peneliti dalam 

melakukan proses wawancara yang menjadi dasar atas pertanyaan-

pertanyaan yang ditujukan kepada responden. 

2. Buku catatan dan alat tulis, Mempunyai  fungsi untuk mencatat semua 

hal penting dalam penelitian. 

3. Alat Perekam, Peneliti dapat menggunakan alat perekam seperti 

telepon genggam, kamera foto, kamera video, dan perekam suara untuk 

merekam hasil wawancara. Perekam dapat digunakan ketika peneliti 

merasa kesulitan untuk merekam hasil wawancara. 

F. Metode Pengolahan Data dan Analisi Data 
1. Metode Pengolahan 

Pengolahan data sangat penting dalam penelitian karena dapat 

memudahkan peneliti dalam menguraikan dan menyimpulkan hasil 

penelitian. Kemudian dianalisis semua data yang diperoleh apakah akurat atau 

tidak dengan melihat hasil penelitian dan kepustakaan, sehingga penulis dapat 

memperhatikan kembali dan menyusun secara sistematis hasil dari seleksi 

data. Tekhnik pengolahan data yang digunakan dalam penelitan dengan jalan 

presentase melalui analisis statistic deskriptif. Adapun sifat penelitian metode 

pengelolaan data dalam penelitian ini adalah:   

a. Klasifikasi data adalah istilah yang menunjukkan kepada sebuah 

metode untuk menyusun data secara sistematis atau menurut beberapa 

aturan ataupun kaidah yang telah diterapkan.  

b. Editing Data adalah pemeriksaan data hasil penelitian yang bertujuan 

untuk mengetahui relevansi (hubungan) dan keabsahan data yang akan 

di deskripsikan dalam menemukan jawaban pokok permasalahan. Hal 

ini di lakukan dengan tujuan memperbaiki kualitas data serta 
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menghilangkan kekhawatiran atas data yang diperoleh dari hasil 

wawancara. 

c. Reduksi data adalah proses seleksi yang mempertimbangkan 

penyederhanaan, abstraksi, dan transformasi data mentah yang 

dihasilkan oleh catatan tertulis di lapangan.5 

d. Identifikasi Data yaitu dengan mengumpulkan beberapa literatur, 

kemudian memilah-milah dan memisahkan data yang akan di bahas.   

2. Analisis Data 

Analisis data menggunakan data deskriptif kualitatif. Analisis data 

adalah proses pencarian dan perbandingan data secara sistematis dari hasil 

wawancara, catatan lapangan dan dokumentasi dengan cara 

mengorganisasikan data ke dalam kategori, mendeskripsikannya ke dalam 

unit-unit, mencampurkannya, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang 

penting dan yang akan dipelajari, dan menarik kesimpulan sehingga mudah 

dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain. Analisis merupakan hal yang 

kritis dalam proses penelitian kualitatif.   

G. Pengujian Keabsahan Data 

Dalam Penelitian kualitatif akan melakukan pengecekan keabsahan 

yaitu: 

1. Credibility (kepercayaan) untuk membuktikan bahwa data yang akan 

diperoleh sama dengan objek yang ada dilapangan. 

2. Dependability (kebergantungan) untuk menjaga kehati-hatian dalam 

mengumpulkan dan menggambarkan data sehingga dapat 

dipertanggung jawabkan secara ilmiah. 

3. Confirmability (kepastian) untuk mengecek data dan informasi serta 

gambaran hasil penelitian. 

 
5Ahmad Rijali, ‘Analisis Data Kualitatif’, Alhadharah: Jurnal Ilmu Dakwah, 17.33 

(2019), h. 81. 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN 

A. Pelaksanaan Pengawasan Pemerintah Terhadap Sistem 

Kurikulum Berindikasi Radikalisme Di Pesantren Kota Makassar 

Pada penelitian ini membahas tentang pengawasan pemerintah 

terhadap kurikulum di pesantren. UU RI Nomor 20 tahun 2003 tentang 

sistem pendidikan nasional, dalam Pasal 1 Ayat 19 dinyatakan bahwa yang 

dimaksud dengan kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan 

mengenai tujuan, isi dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai 

pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan 

pendidikan tertentu.  

Kurikulum mempunyai peran penting dalam keberlangsungan sebuah 

pedidikan. Kurikulum menjadi semacam panduan pada menentuka arah 

dalam proses pemelajaran di lembaga pendidikan. kurikulum tidak hanya 

dimaknai secara sempit yakni mata pelajaran. Namun wajib dimaknai secara 

luas mencakup pengalaman belajar, situasi lingkungan, hingga cara pegajar 

dalam menyampaikan pembelajaran. 

Kurikulum pesantren adalah serangkaian unsur-unsur kurikulum yang 

terdiri dari tujuan, bahan-bahan pelajaran, metode, isi dan bentuk 

evaluasinya yang telah disiapkan kepada seluruh santri untuk mencapai visi 

dan misi pesantren dengan tetap meyesuaikan kebutuhan dan kondisi 

masing-masing pesantren serta masyarakat. 

UU NO. 18 Tahun 2019 Tentang Pesantren dalam pasal 18 ayat 2 

dinyatakan bahwa kurikulum pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) dikembangkan oleh pesatren dengan berbasis kitab kuning atau Dirasah 

Islamiah dengan Pola Pendidikan Muallimin.  

Sebagaimana hasil wawancara dengan bapak Hj. Gunawan, S.E, M. AK,  

yang mengatakan bahwa:  

“Bentuk pengawasan pemerintah atau Kementrian Agama Kota 
Makassar terhadap kurikulum pesantren yaitu ada jadwal pengawas 
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guru yang bertugas turun ke lokasi untuk memantau kurikulum 
tersebut”1 
 
Sebagai bagian dari pemerintahan, Kementrian Agama Kota Makassar 

memiliki tanggung jawab untuk mengawasi guru dan kurikulum agar tetap 

terkontrol kemajuan pendidikan keagamaan, dan juga untuk menghidari hal-

hal negatif yang tidak diingikan. Di antaranya adalah lembaga fiktif dan 

penyimpagan ajaran agama.  

Hal ini sejalan dengan hasil pernyataan ibu Hj. A. Nuraidah, S.E, selaku 

staf pelaksana bagian analis informasi pengembangan pendidik sebagaimana 

hasil wawancara mengatakan bahwa:  

“Dalam pelaksanaan pengawasan, kami juga memantau jenis 
materi yang akan diajarkan kepada santri. Dan melakukan pembinaan 
pada pondok pesantren, dengan cara bersosialisasi agar tidak ada 
pengajaran yang ekstrem, dan juga melakukan pembinaan terhadap 
guru terkait moderasi agama.”2 

Membahas mengenai pelaksanaan pengawasan pemerintah, madrasah 

juga memiliki pengawasan terhadap kurikulum. Kurikulum madrasah sedikit 

berbeda dengan kurikulum pesantren walaupun kebanyakan pesantren juga 

memiliki madrasah. Madrasah dikenal luas sebagai sekolah yang 

diselenggarakan dengan kekhasan islam dibawah yurisdiksi pembinaan 

Kementrian Agama RI, yang mencakup pendidikan Raudlatul Athfal (RA) pada 

jenjang pendidikan anak usia dini, madrasah ibtidaiyah (MI) dan madrasah 

Tsanawiyah (MTs) pada jenjang pendidikan dasar serta Madrasah Aliyah/ 

Kejuruan (MA/MAK) pada jenjang pendidikan menengah. Arah umum 

pemelajaran pendidikan madrasah adalah menjadikan madrasah agar mampu 

menghasilkan lulusan yang islami, unggul dalam ilmu pengetahuan, bersikap 

mandiri dan berwawasan kebangsaan. Dengan proses penyelenggaraan yang 

 
1Hj. Gunawan, S.E, M.AK, Umur 45 Tahun, Kementrian Agama Kota Makassar bagian 

Staf Pelaksana Pondok Pesantren Kota Makassar, wawancara, 29 Mei 2024 
2Hj. A. Nuraidah, S.E, Umur 50 Tahun, Kementrian Agama Kota Makassar bagian Staf 

Pelaksana Bagian Analis Informasi Pengembangan Pendidik, wawancara, 31 Mei 2024 
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bertumpu pada prinsip Good Governance dan pemberdayaan masyarakat agar 

sanggup menyediakan layanan pendidikan bagi anak usia madrasah. 

Sebagaimana hasil wawancara dengan ibu Dra. Istiqamah, M.Pd.i yang 

mengatakan bahwa: 

“kurikulum madrasah dan kurikulum pesantren itu berbeda, kalau 
kurikulum pesantren dia fokus dengan keagamaan sedangkan 
kurikulum madrasah mengikuti kurikulum nasional atau kurikulum 
kampus merdeka tetapi tidak semua madrasah mengikuti kurikulum 
merdeka.”3 

Berdasarkan beberapa pernyataan diatas yang telah dijelaskan, dapat 

disimpulkan bahwa Kementrian Agama Kota Makassar mempunyai taggung 

jawab penuh dalam upaya pelaksaaan  pengawasan kurikulum di pesantren. 

Salah satu bentuk pengawasannya adalah dengan bersosialisasi di pesantren 

yang sudah terdaftar di kementrian agama kota makassar. Melakukan 

pemantauan dan  mengevaluasi materi yang akan diajarkan ke santri.  

B. Proses Pembinaan Kurikulum Pesantren Yang Terindikasi 
Radikalisme 
Pembinaan mutu pengajaran di pesantren, harus memiliki rencana 

seperti penyusunan kurikulum yang lebih relavan bagi kebutuhan masyarakat, 

penyusunan silabus pengajaran yang dapat mengembangkan  rasa kesejarahan 

pada ahli – ahli agama di masa depan, penataran periodik bagi tenaga – tenaga 

pengajar, penyediaan alat – alat pengajaran yang lebih memadai bagi 

kebutuhan dan sebagainya.  

Kurikulum pesantren menggunakan 7 kitab dasar yang harus di pelajari 

oleh santri di pondok pesantren Kota Makassar yaitu : 

a) Kitab Al-ajurumiyah, ilmu Nahwu dikarang oleh syekh sonhaj 

b) Kitab Amtsilah At- Tashrifiyah, mempelajari ilmu shorof yang 

dikarang salah satu ulama indonesia, KH. Ma’shum ‘Aly dari 

Jombang 

 
3Dra. Istiqamah, M.Pd.i, Umur 50 Tahun, Kementrian Agama Kota Makassar, Ketua 

Penanggung Jawab Pengawas Madrasah, wawancara, 21 Mei 2024 
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c) Kitab Mushtholah Al-Hadits, ilmu mengenai seluk beluk ilmu hadits 

dikarang oleh  al-Qodhi abu Muhammad Ar-Romahurmuzi yang 

mendapatkan perintah dari Kholifah Umar bin Abdul Aziz 

d) Kitab Arba’in Nawawi, kitab matan hadits karangan Abu Zakariya 

Yahya bin Syaraf bin Murri Al Nizami An-Nawawi yang berisi 42 

matan hadits  

e) Kitab At- Taqrib dikarang oleh Al-Qodhi Abu Syuja’ Ahmad bin 

Husain bin Ahmad Al-Ashfahaniy adalah kitab fiqh yang menjadi 

rujukan dasar dalam mempelajari ilmu fiqh.  

f) Kitab Aqidatul Awam, kitab dasar aqidah yang dikarang oleh Syaikh 

Ahmad Marzuqi Al-Malik berisi 57 bait nadzom 

g) Kitab Ta’limul Muta’alim, kitab dasar yang menerangkan mengenai 

akhlak karangan Syaikh Barhanuddin Az-Zarnuji. 

Kementrian Agama RI memiliki program moderasi beragama yang 

telah diatur dalam Peraturan peresiden (perpes) Nomor 58 Tahun 2023 

tentang penguatan moderasi beragama. Perpes ini mengatur tentang 

penguatan moderasi beragama dengan menetapkan batasan istilah yang 

digunakan dalam pengaturannya. Moderasi beragama termasuk dari bagian 

pembinaan kurikulum.  

Hal ini sejalan dengan hasil pernyataan ibu Darmiati, S.Pd, selaku staf 

pelaksana sebagaimana hasil wawancara mengatakan bahwa:  

 “upaya yang dilakukan Kementrian Agama Kota Makassar 
tentang pemahaman moderasi kami memiliki program prioritas, 
namanya program moderasi beragama dengan bertujuan untuk 
memperkuat dan mengembalikan ajaran agama kejalan yang lebih 
tepat dan bertujuan untuk saling menghargai kepada setiap orang 
untuk memilih keyakinan serta gaya hidup yang mereka inginkan.”4 

Penyelenggaraan penguatan Moderasi Beragama didasarkan pada 

pedoman umum penguatan Moderasi Beragama yang terdiri atas 4 yang 

 
4Darmiato, S.Pd, Umur 48 Tahun, Kementrian Agama Kota Makassar bagian Staf 

Pelaksana Pondok Pesantren Kota Makassar, wawancara, 31 Mei 2024 
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pertama, indikator Moderasi Beragama, kedua, esensi Moderasi Beragama, 

ketiga, ekosistem dan kelompok strategis Moderasi Beragama keempat, arah 

kebijakan dan strategi penguatan Moderasi Beragama dan kelima, program 

penguatan Moderasi Beragama.   

Indikator radikalisme dalam kurikulum pesantren dapat mencakup 

aspek-aspek yang mirip dengan pendidikan umum, namun dengan beberapa 

penekanan khusus yang relevan dengan konteks pesantren. Berikut adalah 

beberapa indikator yang mungkin menunjukkan adanya unsur radikalisme 

dalam kurikulum pesantren: 

1. Materi Pelajaran 

a. Pengajaran yang mengajarkan kebencian atau intoleransi 

terhadap kelompok agama, etnis, atau ras tertentu. 

b. Materi yang mendukung pandangan ekstrem atau interpretasi 

agama yang sempit dan tidak toleran. 

c. Pengajaran yang menolak konsep negara dan pemerintahan 

yang sah dan mengajarkan doktrin anti-pemerintah. 

2. Metode Pengajaran 

a. Pengajaran yang mendorong ketaatan buta tanpa memberikan 

ruang untuk diskusi kritis atau pemikiran independen. 

b. Guru atau pengajar yang menyebarkan pandangan ekstrem 

atau intoleran, atau yang mendorong siswa untuk tidak 

menerima keberagaman pendapat. 

3. Kegiatan Ekstrakurikuler 

a. Adanya kegiatan atau kelompok yang mempromosikan ideologi 

radikal atau ekstrem. 

b. Aktivitas yang mengajarkan atau mendorong penggunaan 

kekerasan sebagai solusi untuk perbedaan pendapat atau 

konflik. 

Memastikan bahwa kurikulum pesantren mendukung nilai-nilai 

keberagaman, toleransi, dan perdamaian sangat penting untuk mencegah 
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penyebaran radikalisme. Oleh karena itu, Pemerintah dan otoritas pendidikan 

agama harus bekerja sama dengan pesantren untuk memastikan kurikulum 

yang diajarkan sejalan dengan nilai-nilai kebangsaan dan kemanusiaan. 

Dalam proses pembinaan kurikulum pesantren, Kementrian Agama 

Kota Makassar berhak atas melakukan tidakan dan mencabut surat ijin 

operasional lembaga pesantren ketika ditemukannya indikasi kurikulum atau 

pengajaran yang berpotensi mengarah pada pemahaman radikalisme.  

Sebagaimana hasil wawancara dengan bapak Irman, S.E, MM selaku staf 

pelaksana penyusun dan aggaran pembiyaan sebagaimana hasil wawancara 

mengatakan bahwa: 

“Ketika kami mendapat laporan mengenai pesantren yang 
mengajarkan pemahaman radikalisme maka kami menegur pesantren 
tersebut, tapi apabila pesantren tersebut menghiraukan teguran kami 
maka kami akan melakukan pembinaan dan jika tidak ada perubahan 
maka akan dilakukan pencabutan surat izin operasional lembaga”5 

Hal ini sejalan dengan hasil pernyataan bapak Nanda iswandi, selaku 

staf pelaksana sebagaimana hasil wawancara mengatakan bahwa:  

“jika terjadi di pesantren ajaran ajaran radikalisme maka kami 
sebagai bagian dari pondok pesantren Kementrian Agama Kota 
Makassar akan memerikan teguran kepada pihak agar melakukan atau 
merubah pengajaran pesantren lalu melakukan pembinaan dan 
mengevaluasi serta memantau materi yang akan diajarkan ke santri. 
Kalau pesantren mengabaikan tegurannya maka kami melakukan 
pencabutan surat izin operasional lembaga.”6 
 
Hal ini juga selaras dengan pernyataan ibu Nurfitriani, selaku staf 

pelaksana sebagaimana hasil wawancara mengatakan bahwa: 

“surat izin operasional lembaga akan dicabut apabila pesantren itu 
mengabaikan pembinaan dan tidak melakukan perubahan”7 

 
5Irman, S.E, MM, Umur 55 Tahun, Kementrian Agama Kota Makassar bagian Staf 

Pelaksana Pondok Pesantren Kota Makassar, wawancara, 3 Juni 2024 
6Nanda iswandi, Umur 28 Tahun, Kementrian Agama Kota Makassar bagian Staf 

Pelaksana Pondok Pesantren Kota Makassar, wawancara, 3 Juni 2024 
7Nurfitriani, Umur 25 Tahun, Kementrian Agama Kota Makassar bagian Staf 

Pelaksana Pondok Pesantren, wawancara, 3 Juni 2024 
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Pemerintah tidak ingin anak penerus bangsa terpengaruh dengan 

paham-paham radikalisme karena paham radikal bukan saja bisa mengancam 

kehidupan berbangsa dan bernegara tapi juga bisa merusak kehidupan rumah 

tangga dan masa depan pemuda.  Upaya yang dilakukan oleh kementrian 

agama dalam mencegah paham radikalisme diantaranya adalah: 

a) Membentuk team cyber anti – radikalisme dan anti – narkoba 

b) Mereview kegiatan/program yang tidak prioritasdan menggantinya 

dengan kegiatan anti – radikalisme. 

c) Mensosialisasikan ajaran agama yang santun, saling menghargai, 

saling menghormati, damai, toleran, hidup rukun, menerima 

keberagaman dan kemajemukan, memiliki rasa cinta tanah air dan 

bela negara serta ajaran agama yang ramhmatan lil’alamin 

d) Memberdayakan peran penyuluh agama fungsional/ penyuluh Non-

PNS, muballigh, penceramah dan KUA kecamatan dalam upaya 

pencegahan paham radikalisme. 

e) Memerdayakan lembaga pendidikan agama formal ( RA/BA, MI, MTs 

dan MA 

f) Pembinaan agama bagi siswa di sekolah – sekolah melalui guru 

pendidikan agama untuk mencegah masuknya paham radikalisme. 

g) Menjalin huungan kordinatif dengan lembaga/organisasi 

masyarakat keagamaan islam, kristen, katolik, hindu, buddha da 

konghuu dalam upaya menegah paham radikalisme 

h) Bermitra dengan tokoh agama, tokoh masyarakat dan FKUB dalam 

mewujudkan tri kerukunan agama. 

i) Melakukan penanggulangan paham radikalisme dengan edukasi 

masyarakat, penyuluhan, bimingan masyarakat di sekolah, keluarga, 

pesantren, majelis taklim, serta sejumlah program seperti dialog, 

workshop, dan diklat 
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j) Melakukan pemulihan paham raadikalisme yang dilakukan dengan 

penyuluhan dan konseling misalnya, terhadap eks-NAPI teroris. 

Berdsarkan pernyataan diatas yang telah dijelaskan, dapat disimpulkan 

bahwa Kementrian Agama memiliki peran penting dalam membina kurikulum 

pesantren agar tidak berindikasi radikalisme.  Kementrian Agama Kota 

Makassar memastikan kurikulum yang akan diajar ke santri telah kesesuaian 

dengan nilai-nilai pancasila dan keberagaman. Dengan pengawasan kurikulum 

berindikasi radikalisme dapa diidentifikasi dan dicegah. Jika terdapat 

Kurikulum yang mengandung unsur radikalisme pemerintah atau kementrian 

agama akan menegur pesantren tersebut agar merubah bahan ajarannya 

apabila pesantren itu tidak melakukan perubahan maka Kementrian Agama 

berhak mencabut surat izin operasional lembaganya sesuai aturan 

Kementrian Agama. 

C. Konsep Siyasah Syari’yyah Dalam Mencegah Timbulnya  Radikalisme 

Siyasah syariah merupakan konsep politik didalam yang mengatur 

hubungan antara pemimpin rakyat, termasuk prinsip-prinsip kepemimpinan. 

Didalam siyasah syariah juga mengatur tentang pembatasan kewenagan 

pemimpin dan kepala negara, termasuk hak dan kewajiban warga negara dan 

hubungan antara negara. Pada hakikatnya semua peraturan pemerintah 

berdasarkan dengan hukum syariah yang berasal dari ajaran islam, 

menggnakan ijma dan qiyas sebagai pedomannya. Oleh karena itu penerapan 

kebijkan ini diharapkan bisa memberikan manfaat bagi masyarakat. 

Siyasah Syariah merupakan setiap kebijakan dari penguasa yang 

tujuannya menjaga kemaslahatan manusia, atau menegakkan hukum Allah, 

atau memelihara etika, atau menebarkan keamanan di dalam negeri, dengan 

apa-apa yang tidak bertentangan dengan nash,baik nash itu ada (secara 

eksplisit) ataupun tidak ada (secara implisit).8 Tujuan utama siyasah 

 
8 Abdurahman Abdul Aziz Al Qasim, Al Islâm Wa Taqninil Ahkam (Riyadh: Jamiah 

Riyadh, 2005), h. 83. 
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Syar‟iyyah adalah terciptanya sebuah sistem pengaturan negara yang Islami 

dan untuk menjelaskan bahwa Islam menghendaki terciptanya suatu sistem 

politik yang adil guna merealisasikan kemaslahatan bagi umat manusia di 

segala zaman dan di setiap negara.9 Dalam hal ini terdapat siyasah syariah yang 

diartikan sebagai pengelola masalah-masalah umum bagi pemerintahan Islam 

yang menjamin terciptanya kemaslahatan dan terhindarnya kemudaratan dari 

masyarakat Islam dan tidak bertentangan dengan ketentuan syari’at Islam 

dalam prinsip-prinsip umumnya. 

Islam radikal terbagi menjadi dua makna yaitu, wacana dan aksi. 

Radikal dalam wacana diartikan dengan pemikiran untuk mendirikan agama 

Islam atau kekhalifahan Islam, sedangkan dalam aksi diartikan melakukan 

perubahan dengan aksi-aksi kekerasan yang mengatas namakan agama. 

Dilihat dari pelakunya, radikalisme terbagi menjadi dua tipe yaitu sebagai 

berikut: 

1. Radikalisme individual yaitu radikalisme yang dilakukan oleh 

seseorang terhadap orang lain.  

2. Radikalisme kelompok, yaitu bentuk radikalisme yang dilakukan 

oleh sekelompok orang terhadap seseorang atau kelompok lainnya. 

Orang yang memiliki paham radikalisme memiliki sifat yang sangat 

tertutup, otoritas pengetahuan yang dimiliki dikaitkan dan diperoleh oleh 

figure tertentu yang dinilai tidak dimiliki orang lain. Sehingga, kaum 

radikalisme tidak menerima figure lain sebagai sumber rujukan 

pengetahuanyya. Berikut adalah ciri-ciri paham radikalisme: 

1. Intoloren, artinya tidak mau menghargai pendapat dan keyakinan 

orang lain.  

2. Fanatik, artinya selalu merasa benar sendiri, dan selalu menganggap 

orang lain salah.  

 
9 Wahbah Al-Zuhaylî, ‘Ushûl Al-Fiqh Al-`Islâmî’, Damaskus: Dâr Al-Fikr, 1.No. 18 (2001). 
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3. Ekslusif yaitu membedakan diri dari masyarakat umumnya. 

4. Revolusioner, yaitu cenderung menggunakan cara-cara kekerasan 

untuk mencapai suatu tujuan. 

Berdasarkan pijakan Al-qur’an paling tidak ada tiga hukuman bagi 

pelaku pembunuhan yaitu: Hukuman pokok terhadap pembunuhan sengaja 

adalah qisash karena pembunuhan ini menyebabkan kematian. Hal ini sesuai 

dengan firman Allah dalam  Surah al-Baqarah : 2/178 

عَبْدِ وَ 
ْ
عَبْدُ بِال

ْ
حرُ ِ وَال

ْ
حرُُّ بِال

ْ
ل
َ
ىِۗ ا

ٰ
قَتْل

ْ
قِصَاصُ فِى ال

ْ
مُ ال

ُ
يْك

َ
تِبَ عَل

ُ
مَنُوْا ك

ٰ
ذِينَْ ا

َّ
يُّهَا ال

َ
نْثٰىِۗ فَمَنْ عُفِيَ  يٰٓا

ُ
ا
ْ
نْثٰى بِال

ُ
ا
ْ
ال

يْهِ بِاِحْسَانٍ ِۗ ذٰلِ 
َ
دَاۤءٌ اِل

َ
مَعْرُوْفِ وَا

ْ
خِيْهِ شَيْءٌ فَات ِبَاعٌ ْۢبِال

َ
هٗ مِنْ ا

َ
مْ وَرَحْمَةٌ ِۗفَمَنِ اعْتَدٰى  ل

ُ
ك ِ
ب  نْ رَّ فِيْفٌ م ِ خْ

َ
كَ ت

لِيْمٌ  
َ
هٗ عَذَابٌ ا

َ
 بَعْدَ ذٰلِكَ فَل

Terjemahannya: 
 

“Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan kepadamu 
(melaksanakan) kisas berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh. 
Orang merdeka dengan orang merdeka, hamba sahaya dengan hamba 
sahaya, dan perempuan dengan perempuan. Siapa yang memperoleh 
maaf dari saudaranya hendaklah mengikutinya dengan cara yang patut 
dan hendaklah menunaikan kepadanya dengan cara yang baik. Yang 
demikian itu adalah keringanan dan rahmat dari Tuhanmu. Siapa yang 
melampaui batas setelah itu, maka ia akan mendapat azab yang sangat 
pedih”10 

Oleh karena itu, untuk mencegah timbulnya radikalisme menurut islam 

ada beberapa hal yait: 

1. Pendidikan, Pendidikan yang mengajarkan nilai kemanusiaan, 

toleransi dan menghargai perbedaan membantu mengurangi 

ketidaksetaraan dan ketidakadilan, Pendidikan yang mengajarkan 

literasi digital agar membantu masyarakat memahami informasi 

 
10 Kementrian Agama RI, ‘Al-Qur’an Dan Terjemahanya’, 2019. 
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dengan kritis dan mengidentifikasi konten ekstrem, Pendidikan 

agama toleran yang mengedepankan toleransi dan pemahaman 

yang mendalam tentang ajaran agama memantu mencegah 

pemahaman radikalisme, Pendidikan kewarganegaraan yang 

mengajarkan tentang hak, kewajiban, dan tanggung jawab sagai 

warga negara membantu memperkuat identitas nasional dan 

mengurangi ketidakpuasan yang dapat dimanfaatkan oleh 

kelompok radikal. 

2. Pengajaran tafsir atau penafsiran Al-Qur’an, harus dijarkan dengan 

benar dan obyektif. Guru atau pemimpin agama yang mengajarkan 

tafsir yang jelas dan memastikan bahwa siswa tidak salah 

mengartikannya, 

3. Mengajarkan kesederhanaan dan keadilan, islam mengajarkan 

kesederhanaan dan keadilan ole karena itu para pemimpin agama 

harus mencontohkan kesederhanaan dalam perilaku mereka dan 

mengajarkan keadilan. 

4. Mendorong keterlibatan sosial, mendorong keterlibatan sosial dan 

pengembangan keterampilan masyarakat dapat membantu para 

anggota masyarakat merasa terlibat dan memiliki kontribusi yang 

positif. 

5. Meningkatkan kesadaran tentang bahaya radikalisme, di antara 

umat islam atau masyarakat  umum. Masyarakat harus tau tentang 

bahaya radikalisme dan mengajak untuk melaporkan tindakan yang 

menurigakan atau aktivitas yang menurigakan. 

Musyawarah adalah salah satu cara untuk mencegah radikalisme, 

masyarakat perlu berperan aktif dalam pencegahan radikalisme mulai dari 

lingkungan terkecil, seperti keluarga dan lingkungan sekitar. Kepedulian 

masyarakat terhadap pencegahan radikalisme dapat membatu menekan aksi-

aksi yang merugikan masyarakat dan negara. Dalam konteks siyasah syariah, 

musyawarah dapat diartikan sebagaimana yang sesuai dengan prinsip siyasah 
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syariah yaitu musyawarah dianggap sebagai  cara yang   baik   untuk   mencapai   

keadilan, menghormati  perbedaan  pendapat,  dan mendorong partisipasi 

aktif dari seluruh anggota masyarakat. yang terdapat dalam firman Allah swt. 

Q.S Asy-Syura :26/38 

 

ا رَزَقْنٰهُمْ يُنْفِقُ  مْرُهُمْ شُوْرٰى بَيْنَهُمْۖ وَمَِِّ
َ
وةَۖ وَا

ٰ
ل قَامُوا الصَّ

َ
هِمْ وَا ِ

ذِينَْ اسْتَجَابُوْا لِرَب 
َّ
 وْنَۚ   وَال

 

Terjemahanya: 

“(juga lebih baik dan lebih kekal bagi) orang-orang yang menerima 
(mematuhi) seruan Tuhan dan melaksanakan salat, sedangkan urusan 
mereka (diputuskan) dengan musyawarah di antara mereka. Mereka 
menginfakkan sebagian dari rezeki yang Kami anugerahkan kepada 
mereka”11 

Ayat ini menerangkan bahwa orang-orang yang menyambut baik 

panggilan Allah kepada agama-Nya seperti mengesakan dan menyucikan Zat-

Nya dari penyembahan selain Dia, mendirikan salat fardu pada waktunya 

dengan sempurna untuk membersihkan hati dari iktikad batil dan 

menjauhkan diri dari perbuatan mungkar, baik yang tampak maupun yang 

tidak tampak, selalu bermusyawarah untuk menentukan sikap di dalam 

menghadapi hal-hal yang pelik dan penting, kesemuanya akan mendapatkan 

kesenangan yang kekal di akhirat . Dalam ayat yang serupa, Allah berfirman: 

Dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu.  

Keadilan juga termasuk berperan penting dalam pencegahan 

timbulnya radikalisme, karena jika seorang telah mendapatkan keadilan, maka 

mereka tidak akan melakukan tindakan-tindakan yang dapat mergikan orang 

lain. Dalam konteks siyasah syariah, keadilan dapat diartikan sebagaimana 

yang sesuai dengan prinsip siyasah syariah yaitu musyawarah dianggap 

sebagai  cara yang   baik   untuk   mencapai   keadilan, menghormati  perbedaan  

 
11 Kementrian Agama RI, ‘Al-Qur’an Dan Terjemahanya’. 
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pendapat,  dan mendorong partisipasi aktif dari seluruh anggota masyarakat. 

yang terdapat dalam firman Allah swt. 

Q.S al- hujurat : 49/ 9 

خْرٰ 
ُ
ا
ْ
ال ى 

َ
عَل اِحْدٰىهُمَا  بَغَتْ  فَاِنْْۢ  بَيْنَهُمَاۚ  صْلِحُوْا 

َ
فَا وْا 

ُ
اقْتَتَل مُؤْمِنِيْنَ 

ْ
ال مِنَ  طَاىِٕۤفَتٰنِ  تِيْ  وَاِنْ 

َّ
ال وا 

ُ
فَقَاتِل ى 

قْ 
َ
عَدْلِ وَا

ْ
صْلِحُوْا بَيْنَهُمَا بِال

َ
ۖ فَاِنْ فَاۤءَتْ فَا ِ مْرِ اللّٰه

َ
ٰٓى ا ءَ اِل ى تَفِيْۤ مُقْسِطِيْنَ  تَبْغِيْ حَته

ْ
بُّ ال َ يُحِ  سِطُوْا ِۗاِنَّ اللّٰه

Terjemahanya: 

Jika ada dua golongan orang-orang mukmin bertikai, damaikanlah 
keduanya. Jika salah satu dari keduanya berbuat aniaya terhadap 
(golongan) yang lain, perangilah (golongan) yang berbuat aniaya itu, 
sehingga golongan itu kembali kepada perintah Allah. Jika golongan itu 
telah kembali (kepada perintah Allah), damaikanlah keduanya dengan 
adil. Bersikaplah adil! Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang 
bersikap adil.12 

Makna ayat diatas adalah, Allah menguraikan bagaimana kalau ada dua 

golongan yang beriman akan tetapi keduanya terlibat dalam peperangan. Allah 

menjelaskan dengan intruksi untuk melakukan perdamaian dengan cara 

dilakukan kesepakatan-kesepakatan dalam perjanjian. Akan tetapi jika ada 

salah satu golongan itu melanggar perjanjian damai telah disepakati bersama 

itu, maka Allah dengan tegas memerintahkan untuk memerangi golongan yang 

melenggar perjanjian itu sampai sampai ia kembali mematuhi perjanjian dan 

dalam koridor aturan Allah.

 
12 Kementrian Agama RI, ‘Al-Qur’an Dan Terjemahannya’. 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian pada bab sebelumnya, peneliti dapat 

menarik kesimpulan diantaranya: 

1. Pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah, memantau secara 

langsung di lokasi pesantren, untuk menghindari pengajaran ekstrem, 

serta memantau terhadap guru untuk memastikan pendidikan yang 

moderat dan sesuai dengan nilai-nilai keangsaan. pengawasan tidak 

hanya bertujuan untuk menjamin mutu pendidikan keagamaan, tetapi 

juga untuk melindungi masyarakat dari pengaruh yang tidak 

diinginkan. Dengan demikian, pelaksanaan pengawasan kurikulum 

yang terawasi dengan baik di pesantren, kunci dalam mencapai tujuan 

pendidikan yang islami, ilmiah, dan sesuai dengan nilai-nilai 

kebangsaan Indonesia. 

2. Proses pembinaan ini melibatkan berbagai proses seperti, pembinaan 

tenaga pengajar dan evaluasi materi pengajaran secara terus-menerus. 

Langkah-langkah pembinaan yang dilakukan seperti teguran, 

pembinaan, dan pencabutan izin operasional menjadi instrumen 

penting untuk menjaga keamanan dan stabilitas ideologis di lingkungan 

pendidikan keagamaan. Hal ini menegaskan komitmen pemerintah 

dalam melindungi generasi muda dari potensi pengaruh negatif yang 

dapat mengancam kedamaian dan keberagaman bangsa. 

3. Dari konsep siyasah syariah dalam menegah timulnya radikalisme 

adalah dengan melakukan musyawarah, karena masyarakat perlu 

berperan aktif dalam pencegahan radikalisme. Kepedulian masyarakat 

terhadap pencegahan radikalisme dapat membantu menekan aksi-aksi 

yang dapat merugikan masyarakat dan negara. Hal ini sesuai dalam 

konteks prinsip siyasah syariah musyawarah dianggap sebagai  cara 

yang   baik   untuk   mencapai   keadilan, menghormati  perbedaan  

pendapat,  dan mendorong partisipasi aktif dari seluruh anggota 
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masyarakat. yang terdapat dalam firman Allah swt. Selain musyawarah, 

keadilan juga berperan penting dalam pencegahan radikalisme karena 

jika seorang telah mendapatkan keadilan, maka mereka tidak akan 

melakukan tindakan-tindakan yang dapat mergikan orang lain. Hal ini 

sesuai dalam konteks prinsip siyasah syariah keadilan dapat diartikan 

sebagaimana yang sesuai dengan prinsip siyasah syariah yaitu 

musyawarah dianggap sebagai  cara yang   baik   untuk   mencapai   

keadilan, menghormati  perbedaan  pendapat,  dan mendorong 

partisipasi aktif dari seluruh anggota masyarakat. yang terdapat dalam 

firman Allah swt. 

B. Implikasi penelitian  

1. Diharapkan kepada pemerintah untuk pengawasan lebih ketat 

dalam mengawasi kurikulum pesantren. 

2. Sebaiknya pemerintah melakukan sosialisasi yang rutin untuk 

mengawasi pesantren 

3. Diharapkan kepada masyarakat agar dapat meningkatkan 

kesadaran tentang pentingnya pemerintah dalam mengawasi 

pendidikan pesantren, dengan demikian masyarakat juga dapat 

lebih aktif memantau dan melaporkan indikasi radkalisme yang 

muncul dipesantren. 
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