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PENGANTAR PENULIS 

Dengan Rahmat Allah SWT, buku yang berjudul SITEM INFORMASI 

MANAJEMEN PENDIDIKAN: Transformasi Organisasi, Pengelolaan 

Sumber daya, dan Aplikasi Sistem akhirnya dapat diselesaikan 

dengan baik. Penulisan buku ini diinspirasi oleh begitu sulitnya 

mendapatkan buku referensi yang mutakhir berbasis riset. Buku-

buku yang banyak beredar merupakan buku hasil terjemahan atau 

buku-buku lama yang tidak memerhatikan perkembangan kajian 

sistem informasi dari masa ke masa. Padahal perkembangan 

sistem informasi manajemen begitu cepat dan arus globalisasi 

informasi dan komunikasi sangat deras mengharuskan buku 

diupdate dan direvisi setiap waktu.  

Untuk menjawab perubahan yang begitu cepat sebagaimana telah 

dijabarkan di atas, perlu membahas beberapa aspek utama yang 

berkenaan dengan sistem informasi manajemen pendidikan. 

Dalam buku ini, penulis menyajikan delapan pokok bahasan mulai 

dari bagian pendahuluan, konsep dasar sistem manajemen 

Pendidikan, organisasi belajar sebagai sub sistem informasi 

manajemen Pendidikan, transformasi organisasi dalam suatu 

sistem informasi manajemen Pendidikan, pemberdayaan sumber 

daya sebagai sub-sistem informasi manajemen Pendidikan, 

aplikasi teknologi informasi dan implikasinya pada sistem 

informasi manajemen pendidikan, TIK dalam pembelajanran 

sebagai sub-sistem informasi manajemen Pendidikan, dan ditutup 

dengan implikasi sistem informasi pada manajemen pendidikan 

islam. 

Buku referensi ini dikonstruksi dari beberapa hasil penelitian 

sehingga perpaduan antara teori dan priktik menjadi ciri utama 

tampak jelas pada setiap topik dan sub-sub topik pembahasan. 

Sekalipun buku ini telah ditulis dengan dengan memerhatikan 

berbagai saran, rujukan, dan pandangan dari berbagai pihak, 

namun tidak luput dari berbagai kekeliruan, atas dasar 

keterbatasan para penulis sebagai manusia biasa. Oleh karena itu, 

penulis mengucapkan terima kasih yang setinggi-tinggi kepada 

semua pihak yang telah berkontribusi pada penulisan buku ini 

termasuk pimpinan UINAM dan pimpinan fakultas tarbiyah dan 



v 

keguruan. Begitu pula kepada kolega penulis yang telah memberi 

rekomendasi referensi yang sesuai untuk digunakan dalam 

memperkaya isi buku ini.   

Masukan dan koreksi dari berbagai pihak sangat diharapkan 

untuk kesempurnaan buku ini di masa-masa yang akan datang. 

Oleh karena itu, diharapkan kepada para pembaca yang telah 

menemukan kekeliruan dalam buku ini kiranya sudi memberikan 

koreksinya. 

Juni, 2021 

Penulis. 

Prof. Dr. Muhammad Yaumi, M.Hum, M.A. 

Dr. Usman, S.Ag., M.Pd. 



vi 

DAFTAR ISI 

JUDUL ................................................................................................... i 

PENGANTAR REKTOR ........................................................................ iii 

DAFTAR ISI ......................................................................................... vi 

BAB I PENDAHULUAN ......................................................................... 1 

BAB II KONSEP DASAR SISTEM MANAJEMEN PENDIDIKAN ............. 9 

BAB III LANDASAN TEORETIS SISTEM INFORMASI MANAJEMEN 

PENDIDIKAN ............................................................................ 26 

BAB IV ORGANISASI BELAJAR SEBAGAI SUB SISTEM INFORMASI 

MANAJEMEN PENDIDIKAN ...................................................... 51 

BAB V TRANSFORMASI ORGANISASI DALAM SUATU SISTEM INFORMASI 

MANAJEMEN PENDIDIKAN ...................................................... 70 

BAB VI PEMBERDAYAAN SUMBER DAYA SEBAGAI SUB-SISTEM 

INFORMASI MANAJEMEN PENDIDIKAN .................................. 92 

BAB VII APLIKASI TEKNOLOGI INFORMASI DAN IMPLIKASINYA PADA 

SISTEM INFORMASI MANAJEMEN PENDIDIKAN .................. 104 

BAB VIII TIK DALAM PEMBELAJANRAN SEBAGAI SUB-SISTEM INFORMASI 

MANAJEMEN PENDIDIKAN .................................................... 117 

BAB X IMPLIKASINYA SISTEM INFORMASI PADA MANAJEMEN 

PENDIDIKAN ISLAM MODEL INTEGRASI TEKNOLOGI INFORMASI 

DAN KOMUNIKASI DALAM PEMBELAJARAN ......................... 142 

BIOGRAFI PENULIS …………………………………………………………. 168 



1 

BAB I  

PENDAHULUAN 

Fenomena Aktual 

Kualitas pendidikan memiliki relevansi signifikan dengan pengelolaan 

sistem informasi manajemen. Lembaga pendidikan yang telah 

merancang sistem informasi manajemen yang baik memiliki kualitas 

pendidikan yang baik (Levis et al., 2007). Sebaliknya, suatu lembaga 

atau oganisasi yang mengabaikan pengelolaan sistem informasi 

manajemen tidak dapat berkembang dan berkompetisi secara global 

(Laudon & Laudon, 2015; Berdik et al., 2021). Itulah sebabnya, sistem 

informasi manajemen sangat diperlukan baik dalam bidang pendidikan, 

birokrasi maupun dalam dunia usaha. Khusus dalam bidang 

pendidikan, sistem informasi manajemen sangat penting bukan hanya 

berguna dalam pengambilan keputusan, melainkan juga untuk 

menghindari kegagalan, mengurangi biaya, dan dapat menghasilkan 

keuntungan kompetitif (Potocki & Brocato, 1995). 

Selain itu, informasi manajemen dapat memberi kontribusi positif 

terhadap akurasi informasi yang dibutuhkan, mengurangi pemborosan 

penggunaan waktu untuk mendapatkan informasi, dan 

mengembangkan sistem informasi yang mudah diakses oleh siapa saja 

yang memerlukannya, tentu saja dalam hal ini untuk tujuan positif 

(Levis et al., 2007). Jika pernyataan pertama menyoroti aspek 

manajerial pengelolaan sistem informasi, maka dalam pernyataan 

kedua menekankan pada kepentingan informasi itu sendiri. Kedua 

pernyataan dapat berguna dengan baik jika diarahkan pada 

pengelolaan sistem informasi pendidikan untuk perbaikan kualitas 

pendidikan secara terus-menerus sehingga dapat mencapai visi dan 

misi yang direncanakan (Shobande & Ogbeifun, 2021). 

Oleh karena itu, lembaga pendidikan diharapkan dapat 

mengembangkan berbagai pendekatan dalam pengelolaan sistem 

informasi.  Potocki & Brocato (1995) mengajukan lima pendekatan 

dalam upaya perbaikan mutu pendidikan, yakni pengukuran/tolak ukur, 

kepemimpinan, keterlibatan pegawai, rencana proses perbaikan, dan 
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fokus pelayanan. Dari segi implementasinya, perbaikan kualitas pendi-

dikan dapat pula dilakukan dengan tiga pendekatan utama, yakni 

kualitas inspeksi, proses kontrol, dan kualitas desain (Pao-Nuan & Pao-

Long, 2000). Kualitas inspeksi merupakan suatu sistem berbasis 

inspeksi yang didesain untuk mengevaluasi kualitas termasuk 

pemeriksaan hasil tanpa dibarengi dengan mekanisme kerja langsung 

untuk mengurangi resiko pelaksanaan. Pendekatan proses kontrol 

adalah perbaikan secara terus-menerus dengan menggunakan metode 

ilmiah untuk menjawab berbagai pertanyaan spesifik. Sedangkan 

kualitas desain mengarah pada suatu perencanaan untuk menganalisis 

kebutuhan, mengembangkan suatu perencanaan dan mengevaluasinya 

(Odisha State Open University, 2021). Kualitas desain dilakukan untuk 

merancang suatu program yang sesuai dengan kebutuhan (Diklat 

Penjenjangan Ketua Tim, 2001).  

Namun, realitas di lapangan menunjukkan belum optimalnya 

pengembangan rancangan sistem informasi manajemen pendidikan, 

sehingga menyulitkan aksesibitas informasi, akurasi informasi yang 

masih rendah, dan lambannya sumber informasi yang diperoleh. Selain 

itu, sistem informasi manajemen pendidikan sangat sulit 

dikembangkan karena terdapat berbagai keterbatasan, khususnya yang 

berhubungan dengan perencanaan sistematis (Murniati et al., 2021), 

keterbatasan institusi dengan sistem informasi yang baik untuk 

dijadikan contoh, kurangnya personil yang handal (Islam et al., 2020), 

dan belum terbentuknya partisipasi manajemen dalam bentuk 

keikutsertaan para manajer dalam merancang sistem, mengendalikan 

upaya pengembangan sistem, dan memotivasi keterlibatan seluruh 

komponen yang terkait (Sutabri, 2016). Akibatnya, sarana dan 

prasarana yang mendukung sistem database program pengembangan 

internal dan eksternal kelembagaan institusi pendidikan masih sangat 

terbatas, dan aksesbilitas informasi yang diperlukan menjadi sangat 

lambat. Dengan begitu, maka yang paling terasa adalah roda 

kepemimpinan berputar sedemikian kencang, tetapi produktivitas, 

efektivitas, dan efisiensi kerja dengan menggunakan sistem informasi 

yang akurat belum teroptimalkan dengan baik seolah tidak terjadi daya 
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dobrak menuju perbaikan kualitas secara merata. 

Dari sisi manajemen mutu, pada tingkat pendidikan dasar dan 

menengah tampak belum bergerak ke arah perbaikan kualitas secara 

menyeluruh. Aroma politik dalam penentuan kepemimpinan menjadi 

sangat dominan, sangat terasa keikutsertaan dan partisipasi aktif 

unsur kepemimpinan sekolah pada aktivitas perpolitikan lokal (Murniati 

et al., 2021). Hal ini telah menyebabkan beberapa institusi pendidikan 

dasar dan menengah mengalami kelengahan yang berarti untuk 

mengelola sistem informasi manajemen pendidikan, seolah tidak 

memiliki waktu yang cukup untuk menerapkan manajemen pendidikan 

yang profesional, menata administrasi yang teratur, dan 

mengembangkan model-model mutakhir pengelolaan sekolah. Padahal 

sistem akreditasi sekolah dan madrasah telah dirancang sedemikian 

canggih dan pelaksanaannya telah merujuk pada aturan yang berlaku. 

Itulah sebabnya, dari jumlah sekolah di Sulawesi Selatan sebanyak 

9958 yang terakreditasi sampai pada Oktober 2013, terdapat 

sebanyak 1285 (12,50%) saja yang mendapat nilai akreditasi A, suatu 

jumlah yang masih sangat rendah yang harus mendapat perhatian yang 

serius dari berbagai komponen (Yaumi & Damopolii, 2015).  

Pada tingkat pendidikan tinggi, memang harus diakui bahwa sistem 

informasi manajemen pendidikan secara berangsur dan perlahan mulai 

bergerak ke arah perbaikan secara menyeluruh (Demir, 2006). Hal ini 

dipicu oleh adanya program akreditasi yang ketat, sistem penjaminan 

mutu, dan kualitas pelaksanaan auditing internal yang dilakukan 

secara periodik dan berkesinambungan (Hua & Herstein, 2003). Salah 

satu perguruan tinggi Islam yang sedang berbenah diri dalam 

memproduksi sistem informasi manajemen adalah Universitas Islam 

Negeri (UIN) Alauddin Makassar (UINAM). Secara administratif, UINAM 

ini telah melakukan berbagai difusi inovasi yang telah mengantarkan 

lembaga ini menjadi satu-satunya Perguruan Tinggi Agama Islam di 

Kawasan Timur Indonesia yang menawarkan berbagai konsentrasi 

keilmuan. Sistem informasi telah dikelola dengan menggunakan 

standar ISO dan merujuk pada komponen-komponen yang digariskan 

melalui Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT). 
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Walaupun demikian, UINAM belum mengembangkan pengelolaan 

sistem informasi manajemen pendidikan yang dapat diidentifikasi 

sebagai suatu sistem baku dalam pengelolaannya. Apalagi jika 

menggunakan indikator-indikator tertentu untuk menentukan pola 

pengembangan sistem informasi yang dianut dan telah 

diimplementasikan dalam pengelolaan administrasi. Indikator-indikator 

yang dimaksud mencakup: 1) dinamika belajar yang merujuk pada 

individu, kelompok, regu, dan organisasi, 2) transformasi organisasi 

termasuk visi, budaya, strategi, dan struktur, 3) pemberdayaan orang 

yang melibatkan pegawai, manager, dan masyarakat, 4) manajemen 

pengetahuan, seperti pemerolehan, penciptaan, penyimpanan, 

pengambilan kembali, dan transfer serta penggunaan, 5) aplikasi 

teknologi, yang mencakup sistem informasi, belajar berdasarkan 

teknologi, dan EPSS yang merupakan akronim dari Electronic 

Performance Support Systems (Yaumi, 2017). 

Beberapa Pertanyaan Kritis 

Berdasarkan berbagai fenomena yang dikemukan pada bagian 

pendahuluan, maka beberapa pertanyaan kritis  diajukan sebagai 

berikut: 

• Bagaimana transformasi organisasi ditinjau dari perspektif the

fifth disciplines dalam organisasi belajar pada pada perguruan

tinggi Islam?

• Bagaimana pengelolaan sumber daya ditinjau dari perspektif

the fifth disciplines dalam organisasi belajar pada perguruan

tinggi Islam?

• Bagaimana model aplikasi sistem informasi dalam menunjang

pelaksanaan manajemen pendidikan pada pada perguruan

tinggi Islam?

Tujuan dan Kegunaan Studi 

Secara umum studi ini bertujuan untuk mendeskripsikan sistem 

informasi manajemen Pendidikan dalam organisasi belajar termasuk 

pola penerapan sistem informasi manajemen pendidikan yang terdapat 
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pada suatu organisasi belajar. Secara khusus studi ini bertujuan untuk: 

• Mengidentifikasi transformasi organisasi ditinjau dari the fifth

disciplines dalam organisasi belajar (berpikir sistem, model

mental, penguasaan individu, kondisi belajar, dan

pembangunan visi bersama) pada perguruan tinggi Islam.

• Mengidentifikasi pengembangan sumber daya manusia ditinjau

dari the fifth disciplines dalam organisasi belajar pada

perguruan tinggi Islam.

• Mendeskripsikan model aplikasi sistem informasi dalam

mendukung manajemen pendidikan pada perguruan tinggi

Islam.

• Hasil kajian ini diharapkan dapat memiliki kegunaan, baik untuk

kepentingan pengembangan pengetahuan teoretis, akademis,

dan praktis.

Secara teoretis, temuan dalam penelitian ini diharapkan dapat menjadi 

masukan dalam pengembangan teori organisasi belajaran sistem 

informasi manajemen pendidikan baik organisasi belajar yang 

dikembangkan dalam institusi birokrasi, perusahaan, maupun dalam 

institusi pendidikan seperti sekolah dasar, sekolah menengah, dan 

pendidikan tinggi. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan 

menjadi model penguatan organisasi belajar dan pengelolaan sistem 

informasi manajemen yang dapat diterapkan oleh para pengelola 

sekolah dasar dan menengah, serta perguruan tinggi. Secara rinci 

manfaat praktis dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut:  

• Bagi pengelola institusi pendidikan, penerapan model

organisasi belajar dan sistem informasi manajemen ini

dimungkinkan akan dapat meningkatkan kualitas pelayanan

yang lebih baik.

• Bagi Dosen, Guru, dan staf, hasil kajian ini akan dapat

memberikan kontribusi besar untuk ikut terlibat langsung

dalam pengelolaan institusi pendidikan bersama dengan

berbagai unsur lainnya.

• Bagi para pengambil kebijakan, hasil kajian ini diharapkan

menjadi masukan untuk dijadikan sebagai salah satu bahan
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pertimbangan dalam mengambil kebijakan, terutama yang 

berkaitan dengan pelaksanaan kepemimpinan dalam ruang 

lingkup institusi pendidikan. 

• Bagi peneliti lain, hasil kajian ini diharapkan akan memacu

untuk mengadakan penelitian lebih lanjut baik penelitian yang

sejenis maupun model organisasi belajar dan sistem informasi

manajemen pendidikan ini untuk diteliti dalam penelitian action

research.
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BAB 

II 

KONSEP DASAR SISTEM INFORMASI 
MANAJEMEN PENDIDIKAN  

Apa itu Sistem Informasi Manajemen Pendidikan 

Sebelum menghadirkan pembahasan menyeluruh tentang sistem 

informasi manajemen pendidikan, penting kiranya menemukan makna 

secara diskrit dari masing-masing komponen ini. Pemberian makna itu 

sangat baik untuk melandasi kerangka konseptual bangunan disiplin 

ilmu manajemen pendidikan, sekaligus membatasi ruang lingkup kajian 

ini dengan ilmu manajemen sistem informasi komputer. Walaupun 

demikian, kedua disiplin tersebut memiliki sandaran pijakan yang 

hampir sama.   

Sistem 

Secara umum, sistem adalah sekelompok elemen yang berinteraksi 

atau saling terkait yang bertindak sesuai dengan seperangkat aturan 

untuk membentuk satu kesatuan yang utuh.  Sistem juga dipahami 

sebagai sekelompok komponen yang saling terkait bekerja sama 

menuju kesamaan tujuan dengan menerima masukan dan 

menghasilkan keluaran dalam suatu proses transformasi yang 

terorganisir (Odisha State Open University, 2021).  Secara teknis, Dick 

et al., (2015) mendefinisikan sistem sebagai sekumpulan bagian yang 

saling terkait, yang kesemuanya bekerja sama menuju tujuan yang 

ditentukan. Bagian-bagian dari sistem bergantung satu sama lain untuk 

masukan dan keluaran, dan seluruh sistem menggunakan umpan balik 

untuk menentukan apakah tujuan yang diinginkan telah tercapai atau 

belum.  

Dalam bidang pendidikan misalnya, proses pembelajaran itu sendiri 

dapat dipandang sebagai suatu sistem yang tujuannya adalah untuk 

menghasilkan pembelajaran yang efektif dan efisien. Komponen sistem 

adalah peserta didik, guru/dosen, bahan ajar, dan lingkungan belajar, 

semuanya berinteraksi untuk mencapai tujuan. Dalam bidang 

manajemen pendidikan, sekolah merupakan suatu sistem yang 
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bertujuan untuk menghasilkan pendidikan yang berkualitas. Ditinjau 

dari sumber daya manusia, komponen sistem terdiri atas kepala 

sekolah, guru, peserta didik, dan staf sebagai komponen internal. 

Begitu pula dengan pengawas sekolah/madrasah, orang tua peserta 

didik, serta dewan pendidikan & komite sekolah, dan masyarakat 

sebagai komponen eksternal. Semua komponen tersebut bekerja sama 

untuk menciptakan pendidikan yang bermutu.   

Sumber daya manusia yang dapat memberi pengaruh terhadap 

pengembangan sekolah dan madrasah secara menyeluruh adalah 

unsur-unsur seperti diilustrasikan dalam gambar 2.1. di atas. Dengan 

demikian, Sistem adalah kumpulan dari unsur-unsur yang saling 

berkaitan sehingga membentuk suatu kesatuan yang utuh dan terpadu 

untuk mencapai suatu tujuan yang sama.  

Informasi 

Secara umum, informasi dapat diartikan sebagai data yang diolah 

Gambar 2.1. Sistem Sumber Daya Sekolah/Madrasah 

Internal 

Eksternal 

Kepala 
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Madrasah 

Pendidik (Guru) Staf 

Peserta Didik 

Pengawas 
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Madrasah 

Dewan Pendidikan 

& Komite  
Pengguna Jasa 

Lulusan 

Orang Tua & 

Masyarakat 
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menjadi bentuk yang lebih berarti dan lebih berguna bagi yang 

menerimanya. Informasi diproses, disusun, atau disajikan dalam 

konteks tertentu untuk menjadikannya bermakna dan berguna. Dengan 

kata lain, informasi merupakan data olahan yang meliputi data yang 

memiliki konteks, relevansi, dan tujuan, termasuk manipulasi data 

mentah. Dalam konteks organisasi, Informasi adalah data yang 

disajikan dalam format yang bermanfaat untuk pengambilan keputusan 

(Diklat Penjenjangan Ketua Tim, 2001). Informasi memberi kontribusi 

positif dalam sistem pengambilan keputusan karena dapat mengurangi 

ketidakpastian dan meningkatkan pengetahuan tentang bidang-bidang 

yang menjadi perhatian para pengambil keputusan. Informasi adalah 

hasil pengolahan data, biasanya dengan komputer (Long et al., 2016) . 

Hal ini menghasilkan fakta, yang memungkinkan data yang diolah 

dapat digunakan dalam konteks dan memiliki makna. Jadi, informasi 

adalah data yang memiliki arti. 

Dari beberapa batasan informasi sebagaimana diberikan di atas, 

terdapat tiga konsep yang saling terkait satu sama lain, yaitu 

pengetahuan, informasi, dan data. Pengetahuan adalah kekuatan yang 

berasal dari pemahaman terhadap informasi. Informasi merupakan 

pemberian makna pada data. Adapun data adalah fakta mentah baik 

berupa teks, angka, maupun simbol yang belum memiliki makna 

tertentu. Ketiga konsep ini dapat digambarkan seperti di bawah ini.   

MENJA

DI 

MEN

JADI 

Gambar 2.2. Sistem Sumber Daya 

Sekolah/Madrasah 

M

E

N

J

A

D

I 

Pengetahuan

Informasi
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Gambar tersebut mengilustrasikan bagaimana data yang dikelola 

dengan baik berubah menjadi informasi yang bermakna dan akan 

menjadi sumber untuk mengonstruksi pengetahuan. Data itu sendiri 

tidak ada artinya. Data hanya mengambil makna dan menjadi informasi 

ketika ditafsirkan. Data terdiri atas fakta dan angka mentah. Ketika 

data itu diproses menjadi satu rangkaian yang berarti sesuai dengan 

konteksnya, maka dia dapat memberikan informasi. Begitu pula ketika 

data diproses menjadi suatu informasi, maka data itu dapat ditafsirkan 

dan mendapatkan signifikansi. 

Dalam hubungannya dengan teknologi informasi, simbol, karakter, 

gambar, atau angka adalah data. Semuanya merupakan input yang 

perlu diproses melalui sistem teknologi informasi untuk menghasilkan 

interpretasi yang berarti. Jika kita memasukkan Informasi ke dalam 

persamaan akan terlihat transformasi informasi seperti ini. 

Gambar 2.3. Transformasi informasi 

Dengan demikian, data dalam bentuk yang bermakna menjadi 

informasi. Informasi dapat berupa fakta, hal, konsep, atau apapun yang 

relevan dengan topik yang bersangkutan dapat memberikan jawaban 

atas pertanyaan yang menggunakan wh-questions (kata tanya), seperti 

siapa, yang mana, kapan, mengapa, apa, dan bagaimana.  

Setelah membahas tentang sistem dan informasi, maka pertanyaan 

yang kemudian muncul apa yang dimaksud dengan sistem informasi? 

Menurut Laudon & Laudon (2013) sistem informasi (SI) dapat 

Data
Arti 

(Makna)
Informasi
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didefinisikan secara teknis sebagai seperangkat komponen yang saling 

terkait yang mengumpulkan (atau mengambil), memproses, 

menyimpan, dan mendistribusikan informasi untuk mendukung 

pengambilan keputusan, koordinasi, dan kontrol dalam suatu 

organisasi.  SI juga dipahami sebagai seperangkat komponen yang 

saling terkait yang mengumpulkan, memproses, menyimpan, dan 

menyebarkan data dan informasi; sistem informasi menyediakan 

mekanisme umpan balik untuk memantau dan mengendalikan 

pelaksanaannya guna memastikan tercapainya tujuan dan sasarannya 

(Stair & Reynolds, 2018).  

Sistem informasi (SI) dapat berupa kombinasi terorganisir dari orang, 

perangkat keras, perangkat lunak, jaringan komunikasi, sumber daya 

data, dan kebijakan serta prosedur yang menyimpan, mengambil, 

mengubah, dan menyebarkan informasi dalam suatu organisasi 

(O’brien & Marakas, 2010). Orang mengandalkan sistem informasi 

modern untuk berkomunikasi satu sama lain menggunakan berbagai 

perangkat fisik (hardware), instruksi dan prosedur pemrosesan 

informasi (software), saluran komunikasi (networks), dan data yang 

disimpan (data resources). Meskipun sistem informasi saat ini biasanya 

dianggap ada hubungannya dengan komputer, tetapi banyak orang 

menggunakan sistem informasi sejak masa awal perkembangan 

teknologi. Namun demikian, saat ini tidak jarang ditemukan sistem 

informasi yang masih menggunakan sistem tradisional, tidak ada 

hubungannya dengan komputer, seperti yang terjadi di daerah-daerah 

pedalaman dan terpencil. 

Manajemen 

Dalam konteks generik, istilah manajemen merujuk pada pengelolaan 

atau penatalaksanaan yang terdiri atas perencanaan, 

pengorganisasian, penggerakan, dan pengendalian. Untuk memberikan 

gambaran umum tentang pengertian manajemen, berikut ini diberikan 

beberapa definisi yang sering menjadi rujukan umum dalam berbagai 

disiplin.   

Pada dasarnya, tidak ada definisi manajemen yang diterima secara 
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umum tetapi Cole & Kelly (2015) mengartikannya sebagai kegiatan 

terkoordinasi (memprediksi, merencanakan, mengorganisasi, 

memutuskan, dan memerintah) untuk mengarahkan dan 

mengendalikan organisasi. Manajemen adalah mengoordinasikan dan 

mengawasi kegiatan kerja orang lain sehingga kegiatan mereka selesai 

secara efisien dan efektif  (Robbins & Coulter, 2016). 

Manajemen adalah aktivitas menyelesaikan sesuatu dengan bantuan 

orang dan sumber daya lainnya (Boddy, 2017). Pengertian lain 

diberikan oleh   Kinicki & Williams (2018) yang mengatakan bahwa 

manajemen adalah (1) mengejar tujuan organisasi secara efisien dan 

efektif dengan (2) mengintegrasikan pekerjaan orang melalui (3) 

perencanaan, pengorganisasian, kepemimpinan, dan pengendalian 

sumber daya organisasi.  

Dari sekian banyak definisi yang diberikan di atas, maka dapat 

dipahami bahwa manajemen adalah kegiatan yang terorganisir yang 

melibatkan orang dan sumber daya lain untuk mencapai tujuan 

organisasi secara efektif dan efisien. Pengertian ini merujuk pada 

batasan yang bersifat generik yang merupakan disiplin kajian ilmu 

manajemen pada umumnya.  

Kelihatannya, pengertian manajemen dalam Sistem Informasi 

Manajemen Pendidikan (SIMP) yang menjadi fokus kajian ini sedikit 

berbeda dengan manajemen umum. Manajemen yang dimaksudkan di 

sini adalah Manajemen Informasi (MI) yang dipahami sebagai proses 

mengelola kebutuhan informasi dalam suatu organisasi (Middleton, 

2002). Pandangan lain mengatakan bahwa MI merupakan 

pemanfaatan pengetahuan yang dikodifikasi (simbol, pola, algoritma) 

untuk menghasilkan representasi formal entitas informasi, yang 

memungkinkan otomatisasi pemrosesan transaksi, pengambilan 

keputusan, dan pengambilan informasi (Cronin & Davenport, 1991).  IM 

adalah pengumpulan dan pengelolaan informasi dari satu atau lebih 

sumber dan pendistribusian informasi itu dari satu atau lebih audiens 

(Barjinder kaur, 2012). MI juga dianggap sebagai pengorganisasian, 

pemeliharaan, perolehan dan pengambilan informasi (Ismail & Hussin, 

2017). Pengertian yang lebih spesifik diberikan oleh Vodácek (1998) 
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yang mengatakan bahwa IM adalah penggunaan yang tepat dari sarana 

dan metode modern teknologi informasi dan pendekatan sistem untuk 

mengatasi kebutuhan informasi dalam berbagai kegiatan yang bersifat 

manajerial. 

Berdasarkan beberapa definisi di atas, maka dapat dikatakan bahwa 

MI merupakan kajian transdisipliner, perpaduan dari tiga komponen 

utama manajemen, informasi (informatik), dan pendekatan sistem, 

seperti diilustrasikan sebagai berikut. 

Gambar 2.4. Komponen Manajemen Informasi 

Dari gambar 2.4 di atas, komponen manajemen informasi mencakup 

komponen-komponen:  

Manajemen: Proses identifikasi, produksi, klasifikasi, penyimpanan, 

penyebaran, dan pemanfaatan; Informasi. 

Informasi:  Pengelolaan dan pembentukan data dalam kerangka yang 

lebih berarti dan berguna bagi yang menerimanya. 

Pendekatan sistem: Kumpulan bagian yang dinamis dan saling terkait. 

Setiap bagian mewakili sub-sistem. Interaksi subsistem yang 

berkelanjutan dan efektif membantu mencapai tujuan dari sistem yang 

lebih besar. Setiap sub-sistem adalah suatu sistem dan memiliki sub-

sistem yang bersama-sama membuat suatu organisasi menjadi 

seperangkat bagian dan sub-bagiannya yang saling bergantung. 

Manajemen

Pendekat
an Sistem

Informasi



16 

Pendidikan 

Sebelum mengaji konsep dasar pendidikan, lebih dahulu memaparkan 

makna kata pendidikan secara etimologis.   Kata pendidikan berasal 

dari bahasa Latin  educatum, yang berarti tindakan mengajar atau 

melatih. Sebagian ilmuan pendidikan mengatakan kata pendidikan itu 

berasal dari kata educare yang berarti memunculkan atau bangkit, 

sebagian lain mengatakan berasal dari kata  educere yang berarti 

memimpin atau keluar. Semua makna ini menunjukkan bahwa 

pendidikan berusaha untuk memelihara kualitas-kualitas baik dalam 

diri manusia dan mengeluarkan yang terbaik dari setiap individu. 

Pendidikan berusaha mengembangkan kapasitas batiniah manusia. 

Dengan mendidik seorang individu, seorang pendidik berusaha 

memberi pengetahuan, pemahaman, keterampilan, minat, sikap, dan 

pemikiran kritis yang diinginkan oleh peserta didik.  

Secara normatif, Undang-Undang RI nomor 20 Bab I Pasal 1 Ayat (1) 

menerangkan bahwa pendidikan adalah usaha sadar dan terencana 

untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar 

peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk 

memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, 

kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, 

masyarakat, bangsa dan negara.  

Secara komprehensif, penulis menurunkan beberapa definisi 

pendidikan untuk menjadi acuan dalam kajian ini. Definisi yang banyak 

memberikan perhatian bagi ilmuan dalam tradisi  kajian ilmu 

pendidikan dapat ditelaah berdasarkan pengaruh ilmuan Barat dan 

Timur. Begitu pula pakar pendidikan nasional yang banyak dirujuk oleh 

pemikir dan praktisi Pendidikan. 

Beberapa Pandangan Filosof Barat. 

Menurut Aristotle that education is the process of training man to fulfill 

his aim by exercising all the faculties to the fullest extent as a member 

of society (Gonzales, 2020: 42). Pendidikan adalah proses melatih 

manusia untuk memenuhi tujuannya dengan menggunakan semua 

kemampuan semaksimal mungkin sebagai anggota masyarakat. 
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Sedangkan menurut Socrates Education means the bringing out of the 

ideas of universal validity which are latent in the mind of every man 

(Gonzales, 2020: 20). Pendidikan berarti mengeluarkan ide-ide 

validitas universal yang laten dalam pikiran setiap orang. Adapun John 

Dewey mendefinisikan education is a process of living through, a 

continuous reconstruction of experiences (Dewey, 1986: 85). 

Pendidikan adalah proses hidup melalui merekonstruksi terus-menerus 

dari pengalaman. 

Beberapa Pandangan Pemikir Islam 

Dalam perspektif Al-Ghazali’s, pendidikan adalah kegiatan 

memampukan individu untuk mengenali Tuhan dan membedakan 

antara yang baik dan yang buruk (Sheikh & Ali, 2019). Menurut al-

Farabi's, pendidikan dapat dipahami as the acquisition of values, 

knowledge and practical skills by the individual, within a particular 

period and a particular culture (Rauf et al., 2013) (Riyal, 2014). 

Pendidikan adalah proses perolehan nilai, pengetahuan dan 

keterampilan praktis oleh individu, dalam periode tertentu dan budaya 

tertentu.  

Selanjutnya Ibn Khaldun dalam Muqaddimah, berpandangan ada tiga 

esensi sasaran pendidikan bagi kehidupan manusia baik ditinjau dari 

struktur kepribadian, tabiat, maupun dilihat dari segi fungsi dan 

manusia sebagai hamba Allah dan khalifah di bumi; (1) untuk 

mengembangkan potensi jasmani dan rohani (akal, nafs, dan ruh) 

secara optimal sehingga eksistensi kemanusiaannya menjadi 

sempurna,  (2)  mendidik manusia agar mampu hidup bermasyarakat 

dengan baik untuk membangun masyarakat yang berperadaban maju, 

(3) mendidik manusia agar mampu melakukan aktivitas yang bernilai

ibadah sekaligus mampu mengemban amanah sebagai khalifah fial-

ardhi (M. Kosim, 2015).   

Beberapa Pandangan Pendidikan Pemikir Pendidikan Nasional 

Pendidikan berarti daya upaya untuk memajukan pertumbuhannya 

budipekerti (kekuatan batin, karakter), pikiran (intellect)  dan tubuh 

anak. Pendidikan budipekerti harus mempergunakan syarat-syarat yang 
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selaras dengan jiwa kebangsaan menuju kepada kesucian, ketertiban 

dan kedamaian lahir batin, tidak saja syarat-syarat yang sudah ada dan 

ternyata baik, melainkan juga syarat-syarat jaman baru yang berfaedah 

dan sesuai dengan maksud dan tujuan kita (Dewantara, 1977). 

Menurut Mahmud Yunus, pendidikan adalah upaya yang sengaja dipilih 

untuk mempengaruhi dan membantu anak dengan tujuan 

meningkatkan pengetahuan, jasmani dan moral sehingga secara 

perlahan dapat menuntun anak pada tujuan dan cita-citanya yang 

tertinggi. Agar dapat hidup bahagia dan apa yang dilakukannya dapat 

menguntungkan dirinya sendiri, masyarakat, bangsa, negara dan 

agama (Masyhudi, 2014). 

Adapun menurut Driarkaya, Pendidikan diartikan sebagai upaya 

memanusiakan generasi muda atau mengangkat generasi muda ke 

tingkat manusiawi (Driyarkara, 2006). 

Berdasarkan berbagai definisi sebagaimana dijabarkan di atas, 

pendidikan dapat diilustrasikan sebagai mana dalam gambar sebagai 

berikut.  

Gambar 2.5. Komponen Makna Pendidikan 
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Dengan demikian, sistem informasi manajemen adalah suatu sistem 

yang berkenaan dengan pengumpulan, pengolahan, pengorganisasian, 

penampilan, dan pemanfaatan informasi yang diperlukan dalam proses 

manajemen dalam sebuah organisasi/lembaga (Safiudin, 2019; 

Damopolii & Yaumi, 2021). 

Sistem informasi dalam suatu pemahaman yang sederhana dapat 

didefinisikan sebagai satu sistem berbasis komputer yang 

menyediakan informasi bagi beberapa pemakai dengan kebutuhan 

yang serupa. Para pemakai biasanya tergabung dalam suatu entitas 

organisasi formal, seperti Departemen atau Lembaga suatu Instansi 

Pemerintahan yang dapat dijabarkan menjadi Direktorat, Bidang, 

Bagian sampai pada unit terkecil di bawahnya. Informasi menjelaskan 

mengenai organisasi atau salah satu sistem utamanya mengenai apa 

yang telah terjadi di masa lalu, apa yang sedang terjadi sekarang dan 

apa yang mungkin akan terjadi di masa yang akan datang tentang 

organisasi tersebut (Sutono, 2007). Lebih jauh dijelaskan pula bahwa:  

Management Information System (MIS): MIS refers to an 

information system that makes timely and effective decisions for 

planning, directing and controlling the activities for which they 

are resposible and also helps businesses achieve their goals and 

objectives. In this study, MIS will be used as a similar definition to 

Information System (IS) (Kornkaew, 2012). 

Sistem informasi manajemen merujuk pada sistem informasi untuk 

membuat keputusan yang tepat waktu dan efektif untuk 

merencanakan, mengarahkan, dan mengendalikan kegiatan yang 

bertanggung jawab serta membantu usaha dalam mencapai tujuan dan 

sasaran yang dinginkan. Dalam hal ini, sistem informasi manajemen 

menggunakan definisi yang mirip dengan sistem informasi. Oleh karena 

itu, perlu mengupas teknologi informasi dan komunikasi, kemudian 

dilanjutkan dengan integrasi teknologi dalam pembelajaran. 

Istilah  teknologi informasi dalam bahasa Indonesia sering disingkat 

dengan TI, yang dikenal juga sebagai telematika. Dalam bahasa Inggris 

sangat umum digunakan istilah information technology atau disingkat 

IT dan sering juga diberikan istilah infotech. Banyak definisi teknologi 
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informasi telah diberikan oleh para ahli. Di antara mereka ada yang 

mengawali definisinya dengan memisahkan antara teknologi dan 

informasi, kemudian memberi definisi secara menyeluruh tentang 

teknologi informasi. Sebagian lainnya langsung memberi definisi tanpa 

merujuk pada pengertian teknologi dan informasi. Di sini, peneliti 

langsung memberi definisi tentang teknologi informasi dan tidak harus 

kembali untuk melihat pengertian teknologi dan informasi. Hal ini 

dilakukan karena teknologi dan informasi bukanlah suatu disiplin ilmu 

yang berdiri sendiri, melainkan satu kesatuan frase yang membangun 

satu pengertian yang merujuk pada satu disiplin yang bernama 

teknologi informasi atau information technology (Englander & Wong, 

2021). Seperti dijelaskan dalam Information Technology Association of 

America (ITAA), yang dimaksud dengan teknologi informasi adalah ilmu 

yang mempelajari tentang desain, pengembangan, implementasi, 

manajemen  sistem informasi yang berbasiskan komputer, khususnya 

aplikasi software dan hardware.  Teknologi informasi menurut definisi 

ini berhubungan dengan penggunaan komputer secara elektronik dan 

software komputer untuk mengubah, menyimpan, memproteksi, 

memproses, mentransmisi, dan  memanggil kembali segala informasi 

secara aman.  

Sejalan dengan definisi yang dikemukakan oleh Information Technology 

Association of America (ITAA) tersebut, Association of Educational 

Communication Technology (AECT) memberikan definisi tentang 

teknologi pembelajaran, yaitu teori dan praktik desain, pengembangan, 

pemanfaatan, manajemen, dan evaluasi terhadap proses dan sumber-

sumber belajar (Seels & Richey, 2012). Teori yang dimaksud dalam 

definisi tersebut mencakup konsep, konstruksi, prinsip, dan proposisi 

yang berkontribusi pada batang tubuh ilmu pengetahuan. Sedangkan 

praktek melibatkan aplikasi ilmu pengetahuan untuk mengatasi 

persoalan yang dihadapi. Lebih jauh teknologi informasi adalah 

teknologi yang menggabungkan komputasi (komputer) dengan jalur 

komunikasi yang membawa data, suara, atau teknologi informasi ini 

merupakan subsistem dari sistem informasi terutama dalam tinjauan 

teknologi (Williams et al., 1999). ` 
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Teknologi informasi adalah studi atau penggunaan peralatan 

elektronika, terutama komputer, untuk menyimpan, menganalisis, dan 

mendistribusikan apa saja termasuk kata-kata, bilangan, dan gambar. 

Teknologi informasi mencakup perangkat keras dan perangkat lunak 

untuk melaksanakan satu atau sejumlah tugas pemrosesan data 

seperti menangkap, mentransmisikan, menyimpan, mengambil, 

dan memanipulasi atau menampilkan data. Selain itu, teknologi 

informasi tidak hanya terbatas pada teknologi komputer 

(perangkat keras dan perangkat lunak) yang digunakan untuk 

memproses dan menyimpan informasi, melainkan juga 

mencakup teknologi komunikasi untuk mengirimkan informasi 

(Indrajit, 2000).  

Dengan demikian teknologi informasi dipandang sebagai segala 

bentuk teknologi yang diterapkan untuk memproses dan 

mengirimkan informasi dalam bentuk elektronik. Berbagai bentuk 

teknologi ini dapat diintegrasikan dan diimplementasikan dalam 

pembelajaran guna menfasilitasi belajar secara efektif dan 

efisien. Hal ini merupakan aplikasi sistematis pengetahuan ilmiah 

untuk mempraktikan tugas-tugas yang akan dilakukan. Dalam 

hubungannya dengan belajar atau pembelajaran, IT dapat 

digunakan untuk pengembangan pengetahuan baru, kete-

rampilan, dan sikap serta perilaku seorang individu dalam 

berinteraksi dengan lingkungan dan informasi. 

Adapun yang dimaksud dengan sistem informasi manajemen 

pendidikan atau dalam bahasa Inggris disebut dengan 

Educational Management Information System (EMIS) adalah grup 

terorganisir dari layanan informasi dan dokumentasi yang 

mengumpulkan, menyimpan, menganalisis proses dan 

menyebarkan informasi untuk perencanaan dan manajemen 

pendidikan. Emis merupakan kumpulan dari bagian komponen 

yang mencakup input, proses, output, dan umpan balik yang 

terintegrasi untuk mencapai tujuan tertentu.  

EMIS juga adalah sebuah sistem untuk mengelola sejumlah besar 

data dan informasi yang dapat dengan mudah diambil, diproses, 
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dianalisis, dan tersedia untuk digunakan dan diseminasi. Dalam 

kaitan dengan hal ini, EMIS dipahami juga sebagai alat yang 

menggunakan teori sistem, bersama dengan pengembangan 

sistem komputerisasi untuk menciptakan pendekatan 

komprehensif dengan pengumpulan dan penggunaan sejumlah 

besar informasi tentang sistem pendidikan dan pelatihan. 

Sebagai pengguna data potensial, manajer secara sistematis 

diberikan informasi yang akurat dan tepat waktu sehingga 

pengambilan keputusan, perencanaan, pengembangan proyek 

dan fungsi, serta penerapan manajemen lainnya dapat 

dilaksanakan secara efektif. Oleh karena itu, semua pengelola 

pendidikan dan pelaksana program sadar dan mampu 

melakukan atau mengelola sistem informasi baik secara manual 

maupun dengan komputer.   
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BAB 

III 

LANDASAN TEORETIS SISTEM INFORMASI 
MANAJEMEN PENDIDIKAN 

Sistem informasi manajemen pendidikan didesain dan dikembangkan 

berlandaskan beberapa teori baik yang berkenaan dengan sistem 

informasi maupun yang berkaitan dengan manajemen pendidikan. 

Teori-teori yang dimaksud mencakup teori sistem, teori sistem 

informasi, dan teori manajemen informasi termotivasi. Khusus untuk 

teori informasi terbagi ke dalam empat kategori teori, mencakup Teori 

strukturisasi adaptif, Teori Difusi Inovasi, Teori Penerimaan dan 

Penggunaan Teknologi Terpadu, dan Teori Task-technology fit.  

Teori Sistem 

Teori sistem adalah prinsip terorganisir dari kajian interdisipliner 

tentang setiap sistem di alam, di masyarakat dan di banyak domain 

ilmiah serta kerangka kerja yang digunakan untuk menyelidiki 

fenomena dengan pendekatan holistik. Teori sistem mencakup bidang 

penelitian yang luas dengan konseptualisasi dan area fokus yang 

berbeda. Istiliah transdisipliner digunakan untuk menjelaskan mengapa 

teori sistem begitu populer di banyak disiplin ilmu. Itu karena teori 

sistem menyediakan meta-bahasa untuk mengatasi masalah terlepas 

dari disiplin. Kerangka umum atau bahasa untuk mengatasi masalah di 

berbagai bidang seperti teknik, biologi, organisasi, sosiologi, psikologi, 

bahkan informasi manajemen pendidikan itu sendiri  memberikan  daya 

tarik yang sangat universal (Ansari, 2021).  

Suatu sistem seperti dijelaskan pada bagian awal sebelumnya adalah 

suatu entitas, yang merupakan keseluruhan yang koheren sedemikian 

rupa sehingga batas dirasakan di sekitarnya untuk membedakan 

elemen internal dan eksternal dan untuk mengidentifikasi input dan 

output yang berkaitan dengan entitas (Mele et al., 2010). Oleh karena 

itu, teori sistem adalah perspektif teoretis yang menganalisis fenomena 

yang dilihat secara keseluruhan dan bukan sekadar jumlah bagian-

bagian elementer. Fokusnya adalah pada interaksi dan hubungan antar 
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bagian untuk memahami organisasi, fungsi, dan hasil entitas. 

Sebagai tanggapan terhadap meningkatnya fragmentasi dan duplikasi 

penelitian ilmiah dan teknologi serta pengambilan keputusan pada 

paruh pertama abad ke-20, Ludwig Von Bertalanffy (1968) mengajukan 

apa yang disebutnya teori umum sistem atau, lebih populer, teori 

sistem umum General Systems Theory. Dia menggambarkan 

seperangkat teori yang bersama-sama membentuk kerangka pemikiran 

sistem dalam bagian. Ada dua versi teori sistem; pertama disebut 

sistem tertutup, muncul dari fisika klasik. Norbert Wiener dan Ross 

Ashby mengembangkan versi modernnya yang disebut cybernetics. 

Ilmuan lain mengatakan bahwa pendekatan sistem terbuka itu berasal 

dari ilmu biologi (Ansari, 2021). 

Sibernetika dan Sistem Berpikir Tertutup 

Perkembangan bidang Sibernetika memungkinkan beragam disiplin 

ilmu untuk berkomunikasi tentang masalah dalam bahasa umum dari 

teori sistem. Lebih penting lagi, bidang ini memungkinkan seperangkat 

prinsip umum untuk diterapkan pada masalah kontrol dan regulasi. 

Pada dasarnya prinsip-prinsip desain sistem yang memungkinkan 

pelaut kuno untuk mengarahkan kapal dengan alat pengatur adalah 

prinsip yang sama yang memungkinkan insinyur mesin untuk 

merancang termostat untuk satuan pendingin udara, insinyur industri 

untuk mengontrol kualitas produk, astronom untuk menggambarkan 

perilaku planet, dan akuntan untuk merancang sistem kontrol 

anggaran. Kita membicarakan tentang sistem ini agar kembali pada 

keseimbangan setelah terganggu dengan mengatur sistem-sistem 

tersebut melalui informasi umpan balik.  

Tujuan Pengontrolan 

Gangguan 

(Udara Dingin) 

Penyangga 

(Dinding) 

Variabel Terkendali 

(Temperatur Ruangan) 
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Gambar 1 mewakili diagram skematik khusus untuk sistem sibernetik 

menggunakan termostat pemanas sebagai contoh. Sistem kembali ke 

keadaan stabil yang diinginkan setelah udara dingin menembus dinding 

penyangga. Pada gambar tersebut, suhu ruangan adalah variabel yang 

dikendalikan, udara dingin adalah gangguannya, dan dinding adalah 

penyangga yang dirancang untuk menjaga suhu pada tingkat yang 

diinginkan. Untuk mengontrol suhu, sakelar (mekanisme pengaturan) 

mengatur panas ketika termometer memberikan informasi umpan balik 

bahwa ruangan terlalu dingin (misalnya kurang dari 650). Gambaran 

bahwa kontrol atau regulasi berjalan setelah tindakan terjadi adalah inti 

dari cara berpikir sibernetik. Bentuk penyetelan seperti ini disebut 

“error-controlled regulation” dalam terminologi sibernetik dan 

sistemnya disebut sistem siklus tertutup. Sifat utamanya beroperasi 

berdasarkan informasi tentang kesalahan kecil untuk mencegah 

kesalahan besar. 

Sistem Biologi dan Berpikir Terbuka 

Teori sistem terbuka memiliki dasar dalam ilmu biologi, khususnya 

karya Darwin tentang evolusi spesies. Versi populer dari teori sistem 

terbuka dikaitkan dengan Ludwig von Bertalannfy yang menggunakan 

istilah teori sistem umum untuk menggambarkan ide-ide utama dan 

untuk membedakannya dari pemikiran sistem tertutup. Bertalannfy 

berpendapat bahwa pemikiran sistem tertutup tidak tepat untuk 

Gambar 3.1. Model Sistem Sibernetika 
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mempelajari fenomena biologis karena sistem biologis berinteraksi 

dengan lingkungan, tumbuh dan bertahan hidup. Error-controlled 

regulation, seperti yang digambarkan pada Gambar 1, bekerja di 

lingkungan yang stabil dan tidak berbahaya. Namun, dalam lingkungan 

organisme yang hidup, kurang berjalan dan seringkali kenyamanan 

untuk belajar dari kesalahan berlaku. Ada empat perbedaan utama 

antara teori sistem tertutup dan terbuka, antara lain: 

• Hubungan dengan lingkungan luar. Teori sistem terbuka berfokus

pada pertukaran antara sistem dan lingkungannya. Organisma

biologis adalah sistem terbuka karena terus berkembang dan

beradaptasi dengan kebutuhan lingkungan. Perilaku organisma

merupakan respons terhadap ancaman dan sumber yang tersedia di

lingkungan tempat mereka berada.

• Variabel dipertimbangkan. Area kedua, yang membedakan sistem

berpikir terbuka dan tertutup adalah jumlah variabel yang

disertakan. Sistem tertutup memiliki beberapa variabel saja. Sistem

terbuka biasanya berhubungan dengan serangkaian hubungan yang

lebih kompleks. Biaya dan kualitas, dilihat dari perspektif sistem

tertutup, adalah variabel internal yang perlu dikelola dalam batas-

batas organisasi atau perusahaan. Dalam sistem terbuka, biaya dan

kualitas dipandang sebagai variabel yang didorong secara eksternal

yang harus dikelola dengan memahami pengaruh lingkungan

terhadap variabel-variabel ini.

• Bentuk pengaturan atau kontrol. Seperti yang ditunjukkan pada

Gambar 1, sistem tertutup menggunakan error-controlled regulation

(aturan kesalahan terkontrol). Kontrol ini setelah fakta. Sistem

terbuka menggunakan kontrol antisipatif. Sistem ini mengatur

dengan mengantisipasi kesalahan sebelum terjadi dan mengambil

tindakan korektif sebelum hasil akhir. Seperti halnya tikus yang

mengantisipasi langkah kucing selanjutnya. Menunggu umpan balik

dari kesalahan biasanya berakibat fatal. Bentuk regulasi ini disebut

feedforward control. Jika biaya dikelola sebagai sistem terbuka,

maka biaya tersebut harus dikendalikan sebelum suatu produk

diproduksi dan bukan setelahnya.
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• Tujuan Pengaturan. Tidak seperti sistem tertutup, sistem terbuka

tidak mengembalikan sistem ke keadaan stabil yang telah

ditentukan sebelumnya. Tujuan pengaturan adalah untuk

menyesuaikan dan menggerakkan sistem pada jalur yang dinamis.

Sistem terbuka bukan hanya mencari stabilitas, melainkan juga

mencari perbaikan terus-menerus untuk mencapai keseimbangan

dinamis.

Teori Sistem Informasi 

Orientasi Teori 

Istilah sistem informasi menekankan pada aspek sistem dan aspek 

informasi (atau aspek infologis). Seperti dijelaskan sendiri oleh penemu 

teori sistem, (Langefors, 1977), bahwa aspek sistem memerhatikan 

pentingnya integrasi yang diwujudkan dengan hubungan antara bagian, 

data, proses, pengguna. Misalnya, data muncul sebagai elemen dalam 

basis data sistem. Aspek sistem juga membawa aspek informasi 

menjadi fokus karena hubungan penting dalam sistem adalah antara 

data dan pengguna dan tepatnya, aspek informasi. 

Aspek informasi mengakui fakta mendasar bahwa satu-satunya tujuan 

data adalah untuk menyampaikan informasi kepada orang-orang (dan 

untuk proses). Akibatnya seseorang tidak dapat mengharapkan untuk 

mencapai desain sistem data yang efektif tanpa mengklarifikasi 

keterkaitan antara informasi dan kemungkinan data alternatif yang 

digunakan untuk mewakilinya (Lundeberg, 2017). Demikian juga, benar 

bahwa dalam kasus-kasus ketika seseorang menggunakan istilah 

sistem data daripada istilah sistem isolasi. Tetapi dengan 

menggunakan istilah sistem isolasi, terdapat penekanan terhadap 

pentingnya aspek informasi dari data, serta aspek sistem. 

Aspek Sistem dari Sistem Informasi 

Integrasi yang terkait dengan aspek sistem memiliki implikasi yang 

kuat. Pengguna mungkin berharap untuk memiliki akses ke data di 

bagian mana pun dari sistem, dengan tunduk pada batasan keamanan, 

terlepas dari siapa yang memasukkan data atau menentukannya. 
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Demikian juga, proses dapat menggunakan data dan program di 

manapun dari dalam sistem. Cara tradisional untuk menemukan data 

berdasarkan tempatnya di struktur file kemudian tidak berfungsi 

(sangat membutuhkan banyak pengguna).  

Dengan demikian, ada dua poin penting yang harus ditekankan dalam 

hubungannya dengan aspek sistem. Pertama, definisi keseluruhan 

sistem melalui dokumentasi yang memungkinkan tinjauan umum dan 

pengamatan serta analisis yang sistematis. Kedua, definisi data yang 

diinginkan melalui definisi informasi (dalam istilah yang berorientasi 

pengguna). Kedua poin tersebut dikembangkan dalam teori sistem 

informasi dan dalam praktiknya dalam sistem terstruktur, namun tentu 

saja lebih banyak penelitian di bidang aspek sistem sangat diperlukan 

untuk memberi penguatan baru. 

Pengembangan Peranti Lunak Sistem Informasi 

Selain pengembangan teori, tentu saja ada pengembangan perangkat 

lunak yang tersedia secara komersial. Sementara teori telah beroperasi 

pada beberapa tempat, pengembangan perangkat lunak telah 

melimpah, walaupun perkembangannya agak sedikit lambat. Dalam 

pengembangannya, sebagian besar telah dilakukan dalam hal sistem 

manajemen basis data, hasil yang diperoleh dalam kajian teoritis 

tersebut, biasanya diarahkan untuk memperbaiki implementasi dalam 

perangkat lunak khusunya pada beberapa dekade belakangan ini. 

Namun, tampaknya akan lebih baik untuk melakukan lebih banyak 

pekerjaan penelitian sebelum implementasi. 

Beberapa Teori dalam Sistem Informasi 

Banyak studi yang dilakukan untuk menemukan teori-teori yang 

mendasari kajian sistem informasi. Dari sekian banyak studi tersebut, 

terdapat dua penelitian yang telah berhasil menemukan sejumlah teori 

yang berkaitan dengan disiplin sistem informasi. Pertama, studi yang 

dilakukan oleh Halawi & McCarthy (2006) menemukan delapan jenis 

teori dan model yang dapat menopang kajian sistem informasi, yaitu (1) 

Adaptive structuration theory yang dikembangkan oleh DeSanctis & 
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Poole (1994); (2) DeLone and Mclean’s model dikembangkan oleh 

DeLone & McLean (1992); (3) teori difusi inovasi ditemukan oleh 

Rogers (1962) dan diedit kembali   beberapa kali hingga saart ini 

(Rogers, 2010); (4) Knowledge- Based Theory of the Firm oleh Grant, 

(1996); (5) Task Technology Fit oleh Goodhue & Thompson (1995); (6) 

Technology Acceptance Model oleh Davis (1989); (7) Unified Theory of 

Acceptance and Use oleh Venkatesh et al. (2003); (8) Stages Theory of 

IT Adoption and Organizational  Learning dikembangkan oleh (Nolan, 

1973).   

Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Gregor (2006) yang 

mengelasifikasi lima jenis teori sistem informasi, yaitu (1) theory for 

analyzing; (2) theory for explanation; (3) theory for prediction; (4) theory 

for explanation and prediction, dan (5) theory for design and action. 

Dengan menggunakan tujuan teori sebagai sarana utama klasifikasi, 

lima jenis teori yang saling terkait dibedakan untuk sistem informasi. 

Blok bangunan dasar teori telah terbukti mencakup komponen yang 

diperlukan dari sarana representasi, konstruksi, hubungan antara 

konstruksi dan spesifikasi ruang lingkup teori. Selain itu, komponen 

yang bervariasi tergantung pada sifat teori termasuk penjelasan 

berbasis kausal (sebagai lawan dari penjelasan hukum penutup), 

pernyataan yang dapat diverifikasi (proposisi yang dapat diuji), dan 

pernyataan preskriptif. 

Bersandar pada kedua hasil penelitian di atas dengan temuan sekian 

banyak teori, tentu saja penulis tidak mampu menjabarkan semua, 

melainkan hanya memilih ketiga teori yang semuanya diangkat dari 

hasil temuan Halawi dan McCarthy (2006). Ketiga teori yang dimaksud 

adalah Adaptive structuration theory, teori difusi inovasi, dan teori difusi 

inovasi, dan Unified Theory of Acceptance and Use, semuanya 

dijabarkan dengan perinci di bawah ini. 

Teori strukturisasi adaptif 

Teori ini menjelaskan bagaimana perubahan teknologi mempengaruhi 

desain organisasi dari waktu ke waktu. Teori Strukturisasi Adaptif (TSA) 
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didasarkan pada teori strukturasi Giddens (1984) yang diadaptasi oleh 

DeSanctis dan Poole (1994) untuk menyelidiki antarmuka antara 

organisasi dan sistem informasi. TSA mengutuk pandangan 

teknosentris tentang penggunaan teknologi dan menekankan aspek 

sosial. TSA adalah pendekatan yang layak untuk memeriksa peran 

teknologi informasi canggih dalam perubahan organisasi. TSA juga 

mengamati proses perubahan dari dua ujung: (1) berbagai struktur 

yang disajikan oleh teknologi canggih dan (2) struktur yang muncul 

sebagai individu berinteraksi dengan teknologi-teknologi tersebut.  TSA 

dapat diterapkan untuk memeriksa awal dari berbagai inovasi dan 

menunjukkan bagaimana struktur inovasi ini menginvasi dan 

mempengaruhi masyarakat dan bagaimana struktur sosial masyarakat 

tersebut secara berurutan mempengaruhi dan mengadaptasi tujuan 

fundamental inovasi. 

TSA memadukan perspektif dari aliran Decision-Making School dan 

aliran institusional. Kedua aliran pemikiran ini telah melakukan studi 

tentang teknologi informasi dan perubahan organisasi. Aliran Decision-

Making School (Aliran pengambil keputusan) lebih dominan 

dibandingkan dengan aliran lainnya. Aliran ini berakar pada tradisi 

penelitian positivis dan menganggap pengambilan keputusan itu adalah 

tindakan awal dalam suatu organisasi.  Aliran tersebut menekankan 

proses kognitif yang terkait dengan pengambilan keputusan rasional 

dan mengadopsi pendekatan psikologis untuk mempelajari teknologi 

dan perubahan. Teori decision mendukung  rasionalisme sistem. 

Pandangan bahwa teknologi harus terdiri dari struktur (misalnya, data 

dan model pengambilan keputusan) yang dirancang untuk mengatasi 

kelemahan manusia (misalnya, "rasionalitas terbatas" dan "kerugian 

proses"). Setelah diterapkan, teknologi harus membawa produktivitas, 

efisiensi, dan kepuasan bagi individu dan organisasi. Varian dalam 

aliran pengambilan keputusan termasuk model task-technology fit 

(kecocokan tugas berbasis teknologi), yang menekankan bahwa 

teknologi harus sesuai dengan tugas kerja untuk membawa perbaikan 

dalam efektivitas kerja. 
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Teori Difusi Inovasi 

Teori difusi inovasi, awalnya dikembangkan untuk teknologi pertanian, 

kemudian dimodifikasi dan digunakan pada beberapa disiplin dan 

teknologi lain sehingga menghasilkan teknik yang secara metodologis 

dan empiris efektif. Teori difusi inovasi memandang inovasi 

dikomunikasikan melalui saluran tertentu dari waktu ke waktu dan 

dalam sistem sosial tertentu. Rogers (2010)  menyatakan bahwa difusi 

adalah proses di mana suatu inovasi dikomunikasikan melalui saluran 

dari waktu ke waktu dalam sistem sosial. Sebuah inovasi adalah ide 

atau ihwal yang dianggap baru oleh individu. Dengan demikian, inovasi 

teknologi adalah kemajuan baru atau campuran material dan non-

material yang menghasilkan suatu barang baru. Difusi inovasi 

mengidentifikasi empat elemen penting dalam difusi inovasi, yaitu (a) 

inovasi, (b) komunikasi dari satu individu ke individu lain, (c) sistem 

sosial, dan (d) dari waktu ke waktu, yang dapat diilustrasi dalam 

gambar 3.2 di bawah ini. 

•Individu

•Kelompok 
informal

•Organisasi

•Sub sistem

•Pengetahuan

•Persuasi

•Keputusan

•implementasi

•Konfirmasi.

•Media Massa

•interpersonal

•Homofili

•Heterofili.

•Keuntungan
relatif

•Kesesuaian

•Kompleksitas

•Keterujian

•Keteramatan.

Inovasi
Saluran 

Komunikasi

Sistem sosialWaktu

Gambar 3.2. Elemen teori difusi inovasi 
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Rogers dan Chaffee (1993) menyajikan gagasan kategori pengadopsi. 

Kategori pengadopsi adalah klasifikasi anggota dalam sistem sosial 

berdasarkan inovasi. Klasifikasi ini termasuk inovator (berani), 

pengadopsi awal (menghormati), mayoritas awal (sengaja), mayoritas 

akhir (skeptis), dan lamban (tradisional). Tingkat adopsi inovasi 

dipengaruhi oleh lima factor, yaitu keuntungan relatif, kompatibilitas, 

keterujian (trialabilitas), observabilitas, dan kompleksitas. Menerapkan 

konsep ini, Rogers (2010 berhipotesis bahwa variabel inovasi 

terdistribusi secara normal dari waktu ke waktu dan kategori 

pengadopsi membagi distribusi dengan standar deviasi dari waktu rata-

rata. Sebaliknya, Mahajan dkk. (1990) mempertanyakan asumsi 

normalitas ini dan menyatakan bahwa tidak ada bukti empiris atau 

validasi pada ukuran kategori pengadopsi yang setara. Moore dan 

Benbasat (1991) memperluas lima faktor, menghasilkan delapan 

factor, seperti kesukarelaan, keuntungan relatif, kompatibilitas, 

pencitraan, kemudahan penggunaan, dan hasil demonstrabilitas, 

visibilitas, dan keterujian mempengaruhi adopsi teknologi informasi. 

Teori Penerimaan dan Penggunaan Teknologi Terpadu 

Teori penerimaan dan penggunaan teknologi terpadu berusaha untuk 

memperjelas niat pengguna untuk menggunakan sistem informasi dan 

perilaku penggunaan sistem secara logis. Teori ini menyatakan bahwa 

empat konstruksi kunci (harapan kinerja, harapan usaha, pengaruh 

sosial, dan kondisi memfasilitasi) adalah penentu langsung dari 

perilaku penggunaan (Venkatesh et al., 2003). Teori ini menawarkan 

sarana yang bermanfaat bagi para manajer untuk mengukur peluang 

keberhasilan inisiasi teknologi baru dan membantu mereka dalam 

mengenali pendorong penerimaan bagi mereka untuk mengusulkan 

intervensi yang ditujukan untuk kelompok pengguna yang kurang 

rentan untuk merangkul dan memanfaatkan sistem kontemporer. 

Teori Task-technology fit  

Teori Task-technology fit (Kesesuaian tugas-teknologi) dikembangkan 
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oleh Goodhue dan Thompson (1995) yang mendalilkan bahwa agar 

sistem informasi memiliki dampak positif pada kinerja individu, 

teknologi harus dieksploitasi dan harus sesuai dengan tugas yang 

didukungnya. Kesesuaian tugas teknologi menawarkan dasar teoretis 

yang kuat untuk sejumlah masalah yang terkait dengan dampak 

teknologi informasi pada kinerja individu, termasuk mengenali dampak 

keterlibatan pengguna terhadap kinerja.  

Task-technology fit (TTF) merupakan perpanjangan dari dua model yang 

berasal dari psikologi sosial, yaitu Theory of Reasoned Action (TRA), 

atau kira-kira diterjemahkan sebagai Teori Tindakan Rasional, yang 

dikembangkan oleh Maloney dkk. (2013) yang berhipotesis bahwa 

perilaku seseorang ditentukan oleh niat perilaku, di mana niat adalah 

fungsi dari sikap seseorang terhadap perilaku dan berisi kinerja 

perilaku.  Selain itu, TTF dipicu oleh lahirnya Technology Acceptance 

Model (TAM) dikembangkan oleh Davis (1985) yang berteori bahwa 

persepsi pengguna tentang kegunaan dan kemudahan penggunaan 

adalah penentu signifikan dari penerimaan atau adopsi teknologi.    

Teori Tindakan Rasional (TTR) adalah suatu derajat yang mana 

teknologi membantu seorang individu dalam melakukan tugas-tugas. 

Kesesuaian teknologi tugas telah digunakan untuk menawarkan 

landasan bagi instrumen evaluasi pengguna yang ditujukan untuk 

evaluasi organisasi dari eksploitasi sistem informasi untuk pengambilan 

keputusan manajerial. Goodhue dan Thompson (1995) berhasil 

mengembangkan TTF yang terdiri atas delapan faktor: kualitas, lokasi, 

otorisasi untuk mengakses data, kompatibilitas, kemudahan 

penggunaan/pelatihan, ketepatan waktu produksi, keandalan sistem, 

dan hubungan dengan pengguna. TTF telah digunakan dalam konteks 

beragam sistem informasi yang mencakup sistem e-niaga dan 

bergabung dengan atau diterapkan sebagai perluasan model lain. TTF 

telah sering mengalami penyesuaian agar sesuai dengan tujuan studi 

tertentu.  

Terdapat beberapa elemen penting dari teori kesesuaian tugas-

teknologi, termasuk permulaan atau anteseden dari kesesuaian, 
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pemanfaatan (utilization), permulaan pemanfaatan, dampak 

pemanfaatan, dampak kinerja, dan umpan balik. Elemen-elemen 

tersebut dapat dideskripsikan satu per satu di bawah ini. 

Permulaan TTF merujuk pada bagaimana teknologi membantu seorang 

individu dalam melakukan tugas portofolionya khususnya dalam 

kaitannya dengan korespondensi antara persyaratan tugas, 

kemampuan individu, dan fungsionalitas teknologi. Jenis tugas tertentu 

(misalnya, tugas yang saling bergantung yang membutuhkan informasi 

dari banyak satuan organisasi) memerlukan jenis fungsionalitas 

teknologi tertentu, seperti database terintegrasi dengan semua data 

perusahaan yang dapat diakses oleh semua. Ketika kesenjangan 

antara persyaratan tugas dan fungsionalitas teknologi melebar, maka 

TTF berkurang. Dimulai dengan asumsi bahwa tidak ada sistem yang 

menyediakan data yang sempurna untuk memenuhi kebutuhan tugas 

yang kompleks tanpa adanya usaha maksimal untuk mewujudkannya. 

Ketika tugas menjadi lebih menuntut atau teknologi menawarkan 

fungsionalitas yang lebih sedikit, maka TTF akan berkurang.   

Pemanfaatan adalah perilaku menggunakan teknologi dalam 

menyelesaikan tugas. Langkah-langkah seperti frekuensi penggunaan 

atau keragaman aplikasi yang digunakan telah terintegrasi dalam 

melaksanakan tugas. Namun, konstruknya boleh dikatakan belum 

dipahami dengan baik, dan upaya untuk menyempurnakan 

konseptualisasi harus didasarkan pada disiplin referensi yang sesuai. 

Jika fokus diperluas untuk memasukkan portofolio dari sejumlah tugas 

seperti dalam studi penggunaan sistem informasi, maka 

konseptualisasi yang sesuai menjadi proporsi waktu bagi individu untuk 

memutuskan dalam menggunakan sistem adalah jumlah keputusan 

yang akan digunakan, dibagi dengan jumlah tugas. Perhatikan bahwa 

konsep ini berbeda dari pemanfaatan konsep karena panjangnya waktu 

atau frekuensi di mana sistem itu digunakan.   

Permulaan pemanfaatan dapat dirujuk pada teori-teori tentang sikap 

dan perilaku, seperti dijelaskan di atas. Pemanfaatan model 

kesesuaian tugas dan teknologi secara sukarela dan wajib tercermin 
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dalam model. Penggunaan wajib dapat dianggap sebagai situasi di 

mana norma-norma sosial menggunakan suatu sistem sangat kuat dan 

mengalahkan pertimbangan lain seperti keyakinan tentang 

konsekuensi dan pengaruh yang diharapkan. 

Dampak pemanfaatan ditunjukkan melalui hubungan antara 

kesesuaian tugas-teknologi dan keyakinan tentang konsekuensi 

penggunaan sistem. Hal ini karena TTF harus menjadi salah satu 

penentu penting apakah sistem diyakini lebih bermanfaat, lebih 

penting, atau memberi lebih banyak keuntungan relatif. Semua 

konstruksi terkait hal ini telah ditunjukkan untuk memprediksi 

pemanfaatan sistem, meskipun bukan satu-satunya penentu, seperti 

yang ditunjukkan oleh model. 

Dampak kinerja dalam konteks ini berkaitan dengan pencapaian 

portofolio tugas oleh seorang individu. Kinerja yang lebih tinggi 

menyiratkan adanya penggabungan dari peningkatan efisiensi, 

peningkatan efektivitas, dan/atau kualitas yang lebih tinggi. Bukan 

hanya TTF yang tinggi dapat meningkatkan pemanfaatan, melainkan 

juga meningkatnya dampak kinerja sistem, terlepas dari mengapa 

sistem itu digunakan. Pada tingkat pemanfaatan tertentu, sistem 

dengan TTF yang lebih tinggi akan menghasilkan kinerja yang lebih baik 

karena lebih dekat memenuhi kebutuhan tugas individu. 

Umpan balik merupakan aspek penting dari model. Setelah teknologi 

telah digunakan dan dampak kinerja telah dialami, pasti akan ada 

beberapa jenis umpan balik. Pertama, pengalaman aktual dalam 

memanfaatkan teknologi dapat mengarahkan pengguna untuk 

menyimpulkan bahwa teknologi memiliki dampak yang lebih baik atau 

lebih buruk pada kinerja daripada yang diantisipasi, mengubah 

konsekuensi yang diharapkan dari pemanfaatan dan oleh karena itu 

mempengaruhi pemanfaatan di masa depan. Individu juga dapat 

belajar dari pengalaman cara memanfaatkan teknologi yang lebih baik, 

meningkatkan kesesuaian teknologi individu, dan karenanya terjadilah 

kesesuaian tugas-teknologi secara keseluruhan sebagai cerminan dari 

keberhasilan TTF.   
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Teori Motivated Information Management 

Teori manajemen informasi termotivasi atau disebut dengan the Theory 

of Motivated Information Management (TMIM). terikat dalam dua ruang 

lingkup kondisi. Pertama, kondisi ruang lingkup yang membatasi 

prediksi TMIM adalah saluran. Meskipun sumber informasi yang dapat 

diperoleh individu sangat luas, di antara saluran yang paling umum 

untuk manajemen informasi adalah saluran antarpribadi—saluran di 

mana prediksi TMIM terbatas. Kedua, perolehan informasi berada di 

sepanjang rangkaian tujuan yang berkisar dari penerimaan informasi 

yang sepenuhnya tidak disengaja dan pasif hingga pengejaran atau 

penghindaran informasi yang sangat strategis dan aktif (Afifi & Weiner, 

2004).   

Teori ini memberi penekanan pada pencarian informasi dimotivasi oleh 

keinginan kita untuk mengurangi ketidakpastian tentang suatu isu 

penting (Yuksel, 2021). Teori tersebut mengadaptasi asumsi teori 

pengurangan ketidakpastian dengan menyatakan bahwa individu 

memiliki keinginan untuk mengurangi kecemasan terkait 

ketidakpastian dalam interaksi mereka. Kemudian memperluas dan 

merevisi asumsi ini untuk mengeksplorasi keputusan pencarian 

informasi dalam kehidupan kita sehari-hari.   

TMIM mengusulkan bahwa proses manajemen informasi pada 

umumnya diwakili oleh tiga fase hierarkis: interpretasi, evaluasi, dan 

keputusan (Afifi dan Weiner, 2004).  Fase interpretasi dicirikan oleh 

kesadaran tentang gap antara ketidakpastian tentang masalah penting 

dan kecemasan yang terjadi kemudian, fase evaluasi mencerminkan 

harapan tentang hasil pencarian informasi dan kemampuan yang 

dirasakan terkait dengan keputusan itu, dan fase keputusan 

melibatkan pemilihan informasi, disebut dengan strategi manajemen. 

Fase-fase ini dimaksudkan untuk mencerminkan proses berulang: 

penilaian dalam fase evaluasi memengaruhi pilihan yang dibuat dalam 

fase keputusan, yang pada gilirannya memengaruhi evaluasi di masa 
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mendatang. 

Selain itu, tidak terdapat hubungan kausalitas alami dalam kognisi, 

sehingga penilaian dalam satu fase dapat memengaruhi penilaian 

dalam fase sebelumnya. Akhirnya, meskipun keterbatasan ruang untuk 

menangani secara memadai peran aktif penyedia informasi di sini, 

tetapi dapat menganggap serius sifat interaktif dari pertemuan 

antarpribadi dan menganggap bahwa interaktivitas adalah aspek 

penting dari proses tersebut. Dapat dikatakan pula bahwa meskipun 

kerangka TMIM didasarkan pada model pengambilan keputusan yang 

relatif rasional, ada juga pengakuan eksplisit dari faktor kognitif dan 

emosional yang membatasi rasionalitas. Untuk menunjukkan 

bagaimana proses manajemen informasi dalam teori TMIM, berikut ini 

dapat diilustrasikan dalam suatu gambar 3.3. di bawah ini. 

              
Kesenjangan 

Ketidakpastian 

Hasil 

Keinginan 

Efikasi 

PENCARI INFORMASI 

PENYEDIA INFORMASI 

Hasil 

Efikasi 

Strategi 

Manajemen 

Informasi 

Strategi 

Manajemen 

Informasi 

Fase Interpretasi Fase Evaluasi Fase Keputusan 

Fase Evaluasi Fase Keputusan 

Gambar 3.3. Komponen Teori Manajemen Informasi Termotivasi 
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Fase Interpretasi 

Ada semacam konsensus bahwa pemahaman tentang proses 

manajemen informasi harus dimulai dengan penguraian 

ketidakpastian. Seperti dikatakan bahwa ketidakpastian yang ada 

dapat diidentifikasi ketika perincian terhadap situasi menunjukkan 

ambigu, kompleks, tidak dapat diprediksi, atau probabilistik; ketika 

informasi tidak tersedia atau tidak konsisten; dan ketika orang merasa 

tidak aman terhadap keadaan pengetahuaannya sendiri atau keadaan 

pengetahuan secara umum (Brashers, 2001; Brashers, 2007). 

Meskipun sebagian besar model manajemen informasi berasumsi 

bahwa ketidakpastian merupakan bagian penting dari mekanisme 

pemicu, asumsi yang agak beragam tentang ketidakpastian yang 

terbentuk. Sampai saat ini, kebanyakan literatur menunjukkan bahwa 

ketidakpastian yang tinggi menciptakan keadaan psikologis yang 

negatif dan memotivasi upaya untuk menguranginya. 

Afifi & Weiner (2002) menyarankan bahwa kesenjangan antara 

ketidakpastian dan kecemasan layak untuk dilihat lebih dekat. Klaim 

bahwa individu dengan tingkat ketidakpastian yang lebih tinggi dari 

yang diinginkan mengalami kecemasan tampaknya secara praktis 

terbukti dengan sendirinya (tidak mengabaikan bukti perbedaan 

individu dalam kekuatan umum dari asosiasi ini. Proposisi itu 

mendasari sejumlah program penelitian dan konsisten dengan 

keinginan mapan individu untuk rasa kontrol. Namun, anggapan bahwa 

individu mungkin mengalami kecemasan sebagai akibat dari memiliki 

tingkat ketidakpastian yang lebih rendah dari yang diinginkan masih 

kurang mendapat dukungan yang berarti. 

Memang, sumber kecemasan dalam kasus seperti itu kurang jelas. 

Satu kemungkinan adalah bahwa kecemasan dalam kasus-kasus ini 

mencerminkan kebutuhan dialektis yang tidak terpenuhi untuk 

kebaruan. Sejalan dengan itu, Gordon (2003) berpendapat bahwa 

pengalaman ketidakpastian adalah apa yang memberi energi pada 

individu. Kecemasan merupakan hasil alami dari sistem yang menolak 
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pernyataan tentang kepastian mutlak. Saran bahwa kebosanan dalam 

hubungan memotivasi keinginan untuk meningkatkan ketidakpastian 

tampaknya mendukung gagasan itu. Atau, kecemasan yang dihasilkan 

dari ketidakpastian yang terlalu rendah mungkin disebabkan oleh isi 

dari kepastian itu. Pengalaman-pengalaman kecemasan ini 

kemungkinan merupakan keadaan yang berbeda secara kualitatif, 

namun dapat menghasilkan, setidaknya sebagian dari ketidaksesuaian 

antara ketidakpastian dengan yang dicirikan oleh rangsangan fisiologis 

yang sama. TMIM mengusulkan bahwa kecemasan memotivasi individu 

untuk membuat penilaian tentang pilihan manajemen informasi dalam 

suatu keadaan yang disebut dengan fase evaluasi. 

Fase Evaluasi 

Gambaran umum tentang fase evaluasi dapat dijelaskan melalui dua 

rangkaian persepsi umum, yaitu hasil yang diharapkan dari pencarian 

informasi (penilaian hasil), dan penilaian efikasi untuk menunjukkan 

sejauh mana individu menganggap diri mereka mampu berhasil 

mengurangi kecemasan. Keduanya berkontribusi pada keputusan 

manajemen informasi individu. Gagasan tentang penilaian hasil 

menghasilkan suatu proposisi bahwa kemungkinan untuk mencari 

informasi adalah fungsi dari kombinasi dari tiga komponen penilaian 

hasil, kepentingan, dan probabilitas. 

Gagasan penilaian hasil berasal dari expectancy-value model (model 

nilai harapan). Inti dari kerangka kerja ini adalah asumsi bahwa 

seorang individu mempertimbangkan harapannya untuk hasil yang 

dirasakan dari berbagai tindakan sebelum pemilihan strategi. Tiga 

komponen terkait harapan secara konsisten muncul di berbagai contoh 

kerangka kerja ini, seperti (a) harapan individu tentang kemungkinan 

hasil dari suatu tindakan, kemudian disebut dengan harapan hasil; (b) 

nilai hasil atau utilitas dari hasil yang mungkin, diberi label pentingnya 

hasil; dan (c) kemungkinan yang dirasakan bahwa harapan hasil akan 

benar-benar terjadi, yang disebut dengan probabilitas hasil. Kerangka 

kerja teori manajemen informasi ini, secara eksplisit sejalan dengan 

model expectancy-related components. (komponen terkait harapan). 
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Selanjutnya penilaian efikasi dalam literatur manajemen informasi 

dapat dijelaskan melalui tiga komponen, yaitu coping efficacy (sumber 

atau dukungan efikasi), communication efficacy (efikasi komunikasi), 

dan target efficacy Efikasi sasaran). Coping efficacy mencerminkan 

sejauh mana individu percaya bahwa mereka memiliki sumber 

emosional, instrumental, dan sumber-sumber lainnya (misalnya, 

dukungan jaringan) untuk mengelola hasil berbasis proses dan hasil 

yang mereka harapkan dari strategi manajemen informasi yang sedang 

dipertimbangkan (Bandura et al., 1999). Sumber efikasi telah lama 

diakui sebagai penilaian efikasi independen yang memainkan peran 

penting dalam perilaku.  

Komponen efikasi kedua adalah efikasi komunikasi yang didefinisikan 

sebagai persepsi individu bahwa mereka memiliki keterampilan untuk 

menyelesaikan dengan sukses tugas-tugas komunikasi yang terlibat 

dalam proses manajemen informasi. Terdapat bukti yang menunjukkan 

bahwa efikasi terkait pengungkapan merupakan prediktor penting dari 

kemungkinan bahwa wanita mencari informasi kesehatan seksual dari 

pasangan mereka (Kalichman & Nachimson, 1999). Selain itu, 

keyakinan efikasi komunikasi yang rendah, meskipun tidak diberi label 

seperti itu, adalah alasan mengapa banyak orang tua menghindari 

diskusi seksual dengan anak mereka (Warren, 1995). Mengingat 

bahwa TMIM secara inheren melibatkan aktivitas berbasis komunikasi, 

efikasi komunikasi dianggap sebagai komponen penting dengan 

penerapan yang luas. Yang terakhir dari tiga penilaian efikasi adalah 

efikasi target, yang terdiri atas dua subkomponen, yaitu kemampuan 

target (target ability) dan kejujuran target (target honesty) yang 

dirasakan. Kedua konsep ini merepresentasikan suatu keyakinan 

bahwa informasi target mampu memberikan informasi yang lengkap.   

Fase Keputusan 

Terdapat tiga strategi umum bagi individu yang termotivasi untuk 

mengelola kecemasan terkait ketidakpastian, yaitu mencari informasi 

yang relevan, menghindari informasi yang relevan, atau menilai kembali 

situasi secara kognitif. Secara empiris, Berger dan Kellermann (1994) 
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mengidentifikasi dan menetapkan tiga kategori umum tindakan 

pencarian informasi, yaitu (a) strategi pasif, yang melibatkan 

pengamatan yang tidak mencolok dari penyedia informasi yang 

ditargetkan, (b) strategi aktif, yang meliputi memanipulasi lingkungan 

untuk memeriksa respon target atau meminta informasi kepada pihak 

ketiga tentang target, dan (c) strategi interaktif, yang melibatkan 

interaksi dengan target. Meskipun metode pencarian informasi yang 

paling efisien adalah dengan menginterogasi target informasi, hasil 

penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar lingkungan sosial 

menghendaki mencari informasi dilakukan melalui pengumpulan 

secara  tidak  langsung.   

Menghindari informasi yang relevan sering menjadi pilihan dari pada 

mencari informasi individu. Hasil penelitian (Lerman dkk., 1999) 

melaporkan bahwa 57% individu dengan risiko kanker usus besar 

menolak tawaran untuk tes genetik. Menghindari informasi kadang-

kadang tidak disadari ketika menjaga status karier berkaitan dengan 

fungsi psikologis yang signifikan bagi individu yang berisiko. Memang, 

sejumlah sarjana telah mencatat nilai adaptif dari penghindaran 

informasi, namun berguna untuk membedakan penghindaran informasi 

secara aktif dari penghindaran informasi secara pasif. 

Penghindaran aktif mirip dengan apa yang disebut oleh (Witte, 1997) 

Witte (1998) sebagai respons kontrol ketakutan (maladaptive). Dalam 

pandangannya, seorang individu yang menentukan bahwa dia memiliki 

efikasi rendah terkait dengan ancaman tinggi sering mengabaikan 

ancaman dan tanggapan yang direkomendasikan dan malah terlibat 

dalam mengatasi tanggapan yang mengurangi rasa takut. Ini 

"perceptual defense" biasanya diterjemahkan menjadi individu 

"mendistorsi [ing] atau mengabaikan [ing] setiap informasi yang masuk 

tentang ancaman" (hal. 438). Persepsi pertahanan biasanya 

menerjemahkan distorsi atau mengabaikan informasi yang masuk 

tentang ancaman.  

Penghindaran pasif mencerminkan keputusan individu untuk menahan diri 

dari pencarian informasi aktif. Individu hanya membiarkan masalah 
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terungkap tanpa meneliti lingkungan atau target untuk mengarahkan dan 

mengambil sikap abai terhadap pencarian informasi. Keputusan untuk 

mengelola informasi melalui penghindaran pasif mungkin bagi mereka 

yang menganggap pencarian informasi cukup berisiko (karena penilaian 

hasil, keyakinan efikasi, atau keduanya) atau karena alasan lain, memilih 

untuk tidak mencurahkan sumber yang diperlukan untuk secara aktif 

mencari informasi. 

Penilaian kembali situasi secara kognitif adalah pilihan manajemen yang 

merupakan bagian dari beberapa teori sosial-psikologis perilaku. 

Kerangka kerja manajemen menunjukkan bahwa individu terkadang 

mengelola kecemasan dengan membuat penyesuaian psikologis yang 

mengubah mekanisme yang mengaktifkan kebutuhan awal informasi. 

Dengan kata lain, kecemasan berkurang sebagai fungsi kognitif mengubah 

kebutuhan manajemen ketidakpastian, tidak mengurangi melalui 

pengumpulan informasi yang sebenarnya. Penilaian ulang ini dapat berupa 

pergeseran tingkat kepentingan isu yang dirasakan, tingkat ketidakpastian 

yang diinginkan, atau makna ketidakpastian. Babrow (1992) menjadikan 

referensi dengan menyarankan bahwa individu kadang-kadang 

membingkai ulang ketidakpastian mereka sebagai ujian karakter atau 

sebagai kesempatan untuk eksplorasi diri. Mereka telah menghilangkan 

keadaan asli kecemasan terkait ketidakpastian, meskipun tidak 

mengumpulkan informasi secara kognitif mempengaruhi anteseden. Tidak 

seperti penghindaran aktif, strategi ini menghilangkan kecemasan dan, 

dengan demikian, membatalkan proses manajemen informasi. 

Penyedia Informasi 

Salah satu fitur unik dari TMIM adalah pengakuan langsung dari peran 

yang dimainkan oleh penyedia informasi dalam proses manajemen 

informasi. Karena pertimbangan ruang, kami tidak dapat sepenuhnya 

mengekstrapolasi elemen teori tersebut. Namun, dalam pengenalan, 

penting untuk membahas secara singkat penyedia sebagai pengaruh 

dalam pertukaran informasi. Jika fase interpretasi dipandang sebagai hal 

yang unik untuk pencari informasi, maka penyedia informasi berputar 

melalui fase evaluasi dan keputusan seperti pencari informasi.  
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Selain itu, interaksi antara sistem informasi dan penyedia informasi 

mencerminkan siklus umpan balik tradisional yang diilustrasikan pada 

sebagian besar model komunikasi, dan peran dapat menjadi terbalik 

selama interaksi tunggal. TMIM menganggap penyedia informasi sebagai 

anggota yang aktif secara kognitif dan komunikatif dari proses manajemen 

informasi. Proses dimulai untuk penyedia informasi ketika mereka 

menyadari keinginan orang lain untuk mendapatkan informasi.   
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BAB 

IV 

ORGANISASI BELAJAR SEBAGAI SUB 
SISTEM INFORMASI MANAJEMEN 
PENDIDIKAN 

Pengertian dan Komponen Organisasi Belajar 

Secara histories, konsep organisasi belajar pertama kali diperkenalkan 

oleh John Dewey pada tahun 1938 dengan menerbitkan buku 

Experience and Education untuk memaparkan lebih komprehensif 

tentang experiencial learning sebagai suatu lingkaran aktivitas yang 

berlangsung secara terus-menerus. Learning organization menjadi 

istilah yang popular setelah Senge (1997) melontarkan gagasannya 

dalam buku The Fifth Discipline. Sejak itu jargon learning organization 

atau terjemahannya (organisasi belajar) banyak disebut dan 

dibicarakan pada berbagai kesempatan. Bahkan, perusahaan di 

Indonesia tidak sedikit yang membawa motto bahwa organisasinya 

adalah learning organization. Walaupun begitu, batasan atau definisi 

organisasi belajar masih menimbulkan keragaman pemahaman yang 

tampaknya sulit menghasilkan titik temu dari berbagai praktisi dan ahli 

organisasi belajar. Learning organization (organisasi belajar) terbangun 

dari dua kata learning yang berarti belajar dan organization yang berati 

organisasi. 

Ada tiga definisi organisasi belajar yang dikemukakan oleh para ahli 

(Smith, 2001). Pertama, learning organizations (are) organizations 

where people continually expand their capacity to create the result they 

truly desire, where new and expansive patterns of thinking are 

nurtured, where collective aspiration is set free, and where people are 

continually learning to see the whole together (Senge, 2006). 

Dikatakan bahwa organisasi belajar adalah organisasi-organisasi 

sebagai wahana bagi setiap orang untuk mengembangkan kapasitas 

mereka secara terus-menerus untuk menciptakan hasil yang mereka 

inginkan, sebagai tempat bagi pola pikir yang luas dan baru dipelihara, 

aspirasi kolektif dipoles, dan orang-orang belajar tanpa henti untuk 

melihat segala hal secara bersama-sama. 
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Kedua, organisasi belajar menurut Pedler, Burgoyne, and Boydell 

adalah “an organization that facilitaties the learning of all is members 

and continuously transforms itself to achieve superior competitive 

performance.”(Ghaffari, 2018). Organisasi belajar adalah suatu 

organisasi yang memberi kemudahan seluruh anggotanya untuk belajar 

dan mengubah bentuk organisasi secara terus-menerus guna 

memperoleh prestasi dan daya saing yang unggul. 

Ketiga, organisasi belajar sebagaimana yang dijelaskan oleh Watkins 

dan Marsick bahwa learning organizations ditandai dengan ketertiban 

seluruh pegawai (total employee involvement) dalam proses yang 

dilakukan secara kolaboratif dan perubahan yang dapat dihitung secara 

kolektif terhadap nilai-nilai dan prinsip Bersama (Tsang, 1997; Afshari 

& Hadian Nasab, 2021). 

Berdasarkan ketiga definisi seperti dijelaskan di atas, organisasi belajar 

dapat dipandang sebagai organisasi yang dapat membangun dan 

mengembangkan kapasitas individu, pola pikir, cita-cita bersama, dan 

belajar berkelanjutan untuk mengubah orgaisasi sehingga mampu 

mencapai hasil yang memiliki daya saing tinggi.  

Mengembangkan kapasitas individu atau individual capacity dalam 

organisasi merupakan suatu cara yang demokratis untuk menghargai 

bahwa setiap individu memiliki keunikan yang berbeda-beda. “Setiap 

individu lahir dengan membawa 100-200 miliar sel otak, neuron-

neuron, tetapi yang digunakan hanya +5% saja. Padahal 100-200 miliar 

sel otak, sejumlah plamir di luar angkasa mampu memproses beberapa 

triliunan informasi” (Semiawan, 2010). Dengan demikian, 

mengembangkan potensi setiap individu dapat memberi kontribusi 

besar dalam kemajuan organisasi. 

Organisasi belajar juga memiliki komitmen yang mendalam terhadap 

proses dan praktik pembelajaran, seperti mengumpulkan semua jenis 

informasi dari berbagai sumber, baik internal maupun eksternal, 

menganalisis dan menafsirkannya untuk memecahkan masalah dan 

mengidentifikasi kecenderungan. Organisasi belajar juga berbagi 

pengetahuan mereka melalui pelatihan dengan menggunakan berbagai 
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metode dengan menggunakan penilaian untuk mendorong perbaikan 

berkelanjutan. 

Apa yang dijelaskan oleh Peter Senge tentang organisasi belajar di atas 

mencakup tempat di mana orang memperluas kapasitas mereka untuk 

berkreasi, tetapi juga organisasi di mana pola pemikiran baru dan 

ekspansif dipupuk dan aspirasi kolektif dibebaskan, serta di mana 

orang berada terus belajar untuk melihat keseluruhan bersama-sama.” 

Jadi definisi Senge melibatkan belajar, kondisi di organisasi tempat 

orang belajar, dan petunjuk belajar yang memungkinkan semua orang 

di tempat kerja untuk melihat "keseluruhan bersama-sama." Poin 

terakhir itu adalah referensi ke pemikiran sistem, yang menurut Senge 

sangat penting dan selalu dibutuhkan dalam organisasi. 

Disiplin Organisasi Belajar 

Seorang pencetus organisasi belajar, seperti Peter Senge (1997) 

menggunakan istilah disiplin organisasi belajar (the disciplines of 

Learning Organization) dan membaginya ke dalam lima komponen 

organisasi belajar, yang secara bertahap menyatu dalam organisasi 

belajar inovatif. Meskipun dikembangkan secara terpisah, tetapi 

masing-masing diyakini sangat penting untuk keberhasilan suatu 

organisasi yang dapat memberikan dimensi vital dalam membangun 

organisasi yang benar-benar belajar. Suatu organisasi yang dapat 

secara terus-menerus meningkatkan kapasitas organisasi dalam 

mewujudkan aspirasi tertinggi.  Kelima disiplin tersebut termasuk (1) 

systems thinking (berpikir sistem);  (2) personal mastery (penguasaan 

personal); (3) mental models (model mental); (4) building shared vision 

(membangun visi bersama); dan (5) team learning (belajar beregu). 
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Seorang murid dari Senge, bernama Michael J. Marquardt (2011) 

menambahkan satu keterampilan (skill) yang dia sebut sebagai 

dialogue. Dialog adalah komunikasi yang intens, tingkat tinggi, dan 

berkualitas tinggi berdasarkan eksplorasi bebas, kreatif, dan timbal 

balik dari masalah penting; mendengarkan secara mendalam satu 

sama lain; dan menangguhkan pandangan kita sendiri. Dengan 

menerapkan disiplin dialog, kita belajar bagaimana mengenali pola 

interaksi tim yang mempromosikan atau melemahkan belajar. 

Berpikir Sistem 

Berpikir sistem (Systems Thinking) adalah kerangka kerja konseptual 

yang membantu melihat pola keseluruhan lebih jelas dan 

meningkatkan kemampuan untuk mengubah keadaan. Berpikir sistem 

merupakan disiplin untuk melihat keutuhan, atau kerangka kerja untuk 

melihat hubungan timbal balik daripada rentetan sebab akibat secara 

Gambar 4. 1. Komponen Organisasi Belajar 

Organisasi 
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Berpikir 
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Penguasaan 
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linier, untuk melihat struktur yang mendasari daripada peristiwa, untuk 

melihat pola perubahan daripada pemotretan menurut apa adanya. 

Membangun pola pikir atau patterns of thinking, adalah suatu 

kesadaran bersama untuk melihat kompleksitas permasalahan yang 

dihadapi dan saling ketergantungan positif dalam merespons segala 

pengaruh dan berbagai perubahan yang terjadi. Perubahan yang 

menuntut adanya pola pikir sistemik sehingga mampu menghadapi 

dunia yang semakin mendatar (the world is flat) kata Thomas L. 

Friedman seolah mengisyaratkan bahwa dunia pun sudah berubah 

seiring dengan perubahan dalam kehidupan manusia. Bahkan, Evelyn 

Waugh berkata bahwa change is the only evidence of life, perubahan 

adalah pertanda kehidupan (Kasali, 2006). Oleh karena itu, pola pikir 

sistemik harus menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan 

pengelolaan organisasi belajar karena perubahan juga selalu 

membingkai roda kehidupan manusia. 

Model Mental 

Model mental (mental models) adalah gambaran atau perspektif 

tentang suatu peristiwa, situasi, aktivitas, atau konsep. Dia adalah 

asumsi yang mendarah daging yang memengaruhi cara memahami 

dunia dan mengambil tindakan di dalamnya. Misalnya, masing-masing 

kita mungkin memiliki model mental yang berbeda tentang sekolah 

atau orang tua, atau pemerintah, tergantung dari pengalaman, persepsi 

sebelumnya, atau pola asuh yang diperoleh dalam lingkungan keluarga. 

Model mental tentang apa yang bisa atau tidak bisa dilakukan dalam 

situasi yang berbeda sangat bervariasi dari orang ke orang dan sering 

tertanam dan sulit untuk diubah (Flood, 2002). Disiplin bekerja dengan 

model mental dimulai dengan memutar cermin ke dalam, belajar 

bagaimana menggali gambar internal atau gambar dunia dan kemudian 

membawanya ke permukaan dan menahannya untuk pemeriksaan 

yang ketat. Hal ini mencakup kemampuan untuk melakukan 

percakapan belajar yang menyeimbangkan penyelidikan dan advokasi, 

di mana orang mengekspos pemikiran mereka sendiri secara efektif 

dan membuat pemikiran itu terbuka untuk memengaruhi orang lain.   
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Penguasaan Perorangan 

Penguasaan pribadi (personal mastery) mengacu pada tingkat 

kemahiran khusus, mirip dengan penguasaan pengrajin yang 

berkomitmen untuk belajar seumur hidup dan terus meningkatkan dan 

menyempurnakan keterampilannya. Penguasaan pribadi merupakan 

disiplin untuk mengklarifikasi dan memperdalam visi pribadi, tenaga, 

dan kesabaran. Seperti dikatakan oleh Senge (1997)  yang melihat 

penguasaan pribadi sebagai landasan organisasi belajar karena 

komitmen dan kapasitas organisasi untuk belajar tidak boleh lebih 

besar dari jumlah setiap anggota individu. 

Pengembangan kapasitas individu adalah jalan menuju terbangunnya 

proses transformasi organisasi menghadapi perubahan global di mana 

organisasi membutuhkan kompetensi dan kepemimpinan untuk 

mentransformasi pengetahuan kepada seluruh anggota organisasi. 

Dukungan lingkungan organisasi belajar yang kondusif diharapkan 

dapat menciptakan individu-individu yang berpengetahuan (knowledge 

people) dengan kompetensi yang handal dan dapat diandalkan (Elihami 

& Saharuddin, 2017). Selain itu, dukungan kepemimpinan yang dapat 

memberdayakan (empowerement), artinya memberikan pendelegasian 

dan dukungan positif kepada anggota organisasi dalam aktivitas 

pembelajaran dan memperbaiki kinerja (Yaumi, 2017). Dengan 

demikian dapat dikatakan bahwa hasil yang dicapai suatu organisasi 

belajar dapat menjadi barometer dalam membangun karakter bangsa 

(character building) yang mandiri, bermartabat, dan harga diri bangsa 

yang mampu berkompetisi dan berkolaborasi dengan negara manapun 

di dunia. 

Belajar Beregu 

Selanjutnya, organisasi juga seharusnya memberikan kesempatan 

kepada setiap individu untuk belajar secara terus-menerus dan 

berkelanjutan.  

Suatu regu dapat belajar kapan saja dan di mana saja. Regu dalam 

olahraga, seni pertunjukan, sains, atau bahkan, kadang-kadang, dalam 

bisnis, misalnya, sangat mencolok ketika kecerdasan tim atau regu 
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melebihi kecerdasan individu dalam tim, di mana tim mengembangkan 

kapasitas luar biasa untuk tindakan terkoordinasi. Ketika tim benar-

benar belajar, mereka tidak hanya menghasilkan hasil yang luar biasa 

tetapi juga anggota individu tumbuh lebih cepat daripada yang bisa 

terjadi sebaliknya. 

Belajar dari pengalaman masa lalu dan mengambil pelajaran dari hasil 

yang dicapai organisasi atau orang lain guna mendisain dan 

mengembangkan apa yang ingin diperoleh untuk masa yang akan 

datang. Belajar berkelanjutan merupakan esensi dasar dari four pillars 

of education (empat sila pendidikan) seperti dijelaskan oleh UNESCO 

(Delors, 2000) untuk mengetahui (learning to know), mempunyai 

kemampuan untuk melakukan pekerjaan (learning to do), belajar untuk 

hidup bersama satu sama lain secara kolaboratif, rukun, dan damai 

(learning to live together), dan belajar juga dapat memberi kontribusi 

penting kepada setiap orang untuk berkembang secara utuh baik 

menyangkut kecerdasan intelektual, emosional, sosial, maupun 

kecerdasan spiritualitasnya (learning to be). 

Visi Bersama 

Aspirasi bersama, collective aspiration, merupakan tujuan, arah, dan 

sasaran yang hendak dicapai dalam kurun waktu tertentu. Sejalan 

dengan itu, aspirasi kolektif organisasi belajar mengenal istilah shared 

vision, visi bersama, untuk menggambarkan cita-cita dan harapan yang 

ingin dicapai pada masa yang akan datang. Setiap individu dalam 

organisasi mempunyai hak yang sama dalam merumuskan tujuan yang 

dicapai oleh organisasi walaupun boleh jadi cita-cita atau visi yang 

diharapkan untuk diwujudkan beasal dari opini dan ide yang berasal 

dari pemimpin. Akan tetapi, visi tersebut harus dibagi dan di-sharing 

agar dapat dirumuskan secara bersama-sama dalam suatu organisasi. 

Ketika ada visi yang tulus sebagai lawan dari "pernyataan visi" yang 

sudah terlalu umum, orang-orang unggul dan belajar, bukan karena 

mereka disuruh, tetapi karena mereka ingin. Tetapi banyak pemimpin 

memiliki visi pribadi yang tidak pernah diterjemahkan ke dalam visi 

bersama yang menggembleng sebuah organisasi. Terlalu sering, visi 
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bersama suatu organisasi atau perusahaan terfokus pada karisma 

seorang pemimpin, atau seputar krisis yang menggembleng semua 

orang untuk sementara waktu. Namun, jika diberi pilihan, kebanyakan 

orang memilih untuk mengejar tujuan yang mulia, tidak hanya di saat 

krisis tetapi setiap saat. Apa yang kurang adalah disiplin untuk 

menerjemahkan visi individu menjadi visi bersama—bukan sekadar 

Langkah-langkah seperti dalam buku petunjuk masak, melainkan 

seperangkat prinsip dan panduan praktik. 

Organisasi Belajar Versus Belajar Organisasi 

Organisasi Belajar (learning organization) sering dimaknai secara 

bergantian dengan belajar organisasi (organizational learning). 

Pemahaman ini muncul karena esensi kajian dipandang dari perspektif 

yang sama, walaupun secara teknik cenderung dilihat secara berbeda. 

Untuk menghindari pemahaman yang tumpang tindih satu sama lain, 

berikut ini dijelaskan perbedaan yang mendasar dari kedua istilah 

organisasi belajar, yang kemudian disingkat OB dan belajar organisasi 

yang disingkat BO. Mahotra (1996) mengutip pandangan McGill dkk 

(1992) yang cenderung tidak membedakan antara BO dan OB yang 

mendefinisikan BO sebagai kemampuan suatu organisasi untuk 

memperoleh kawasan dan pemahaman dari pengalaman menuju 

eksperimen, observasi, analisis, dan keinginan untuk mengukur 

keberhasilan dan kegagalan. Sedangkan OB dilihat sebagai suatu 

perusahaan yang dapat merespons informasi baru dengan mengubah 

program organisasi ke arah mana informasi diproses dan dievaluasi 

perwujudan yang sama, yakni kemampuan untuk memproses 

informasi, mengevaluasi program, dan melakukan perubahan (Ramaley 

et al., 2005). 

Di sisi lain, perbedaan antara BO dan OB hanya dilihat pada tataran 

proses versus struktur, tetapi tidak secara detail menjelaskan lebih 

jauh tentang proses dan struktur yang dimaksud. Jika BO dianggap 

sebagai proses, hal ini dapat dipahami mengingat berbagai definisi 

yang dikemukakan oleh beberapa pakar merujuk pada hal-hal yang 

terkait dengan proses. Definisi ini menekankan bahwa BO, sebagai 

proses mendeteksi dan mengoreksi kesalahan. Lebih jauh dijelaskan 
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bahwa terdapat empat unsur yang selalu dilekatkan pada BO, yakni 

pemerolehan ilmu, distribusi informasi, interpretasi informasi, dan 

memori organisasi. Keempat hal ini merujuk pada bagaimana 

memperoleh, mendistribusi, menginterprestasi, dan mengingat 

informasi yang bermuara pada proses. Begitu pula dengan OB yang 

dianggap lebih berorientasi struktur dari pada proses. Jika merujuk 

pada lima disiplin dan enam keterampilan seperti dijelaskan di atas, 

yakni perusahaan perorangan, model mental, visi bersama, belajar 

beregu, dan berpikir sistem, plus dialog, tampaknya akan memperkuat 

pandangan yang mengatakan bahwa OB sebenarnya berorientasi 

struktur. 

Dalam penelitian ini, kedua istilah BO dan OB lebih cenderung 

dipandang sebagai dua hal dengan perwujudan yang sama, walaupun 

secara teknis dianggap berbeda. Perbedaan ini tidak lantas diklaim 

sebagai suatu hal yang harus dipertentangkan sehingga esensi 

kajiannya justru dipisahkan dalam dua kajian yang berbeda. Dengan 

begitu, keterkaitan antara proses yang dilakukan untuk mengadaptasi 

berbagai perubahan dan struktur disiplin dan keterampilan yang 

membangun kekuatan organisasi akan memperkuat lahirnya organisasi 

belajar yang dapat membentuk superioritas dan kemampuan daya 

saing yang tinggi.  

Pendekatan Sistem Organisasi Belajar 

Komponen organisasi belajar seperti yang penulis turunkan dari definisi 

yang dikemukakan oleh para ahli sebelumnya menekankan pada enam 

komponen yang saling terkait satu sama lain, yaitu kapasitas individu, 

pola pikir, aspirasi bersama, belajar berkelanjutan, transformasi 

organisasi, dan daya saing hasil yang merupakan sistem belajar. Sistem 

belajar yang dimaksud terdiri atas belajar itu sendiri, organisasi, orang, 

pengetahuan, dan teknologi seperti pada gambar 2 di bawah ini. 

Masing-masing komponen dalam sistem tersebut memiliki subsistem. 

Subsistem belajar terdiri atas; (1) tingkat yang mencakup tingkat 

individu, kelompok, dan organisasi, (2) jenis belajar yang terdiri atas 

adaptif, antisipatori, deuteron, dan tindakan, (3) keterampilan belajar 

yang mencakup sistem berpikir, model mental, penguasaan 
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perorangan, belajar beregu, visi bersama, dan dialog. 

Jika dibandingkan dengan organisasi belajar dalam The Fifth Discipline, 

keterampilan belajar yang dikemukakan di sini tampaknya sedikit 

berbeda dengan disiplin belajar dalam teori Peter Senge. Perbedaannya 

hanya terletak pada keterampilan terakhir, yakni dialog. Peter Senge 

tidak memasukkan dialog sebagai salah satu disiplin dalam organisasi 

belajar sebagaimana yang dilakukan oleh Marquardt. Hal ini menurut 

Peter Senge karena unsur dialog sudah terdapat pada kelima disiplin 

tersebut sehingga walaupun dialog tidak diletakkan ke dalam salah 

satu disiplin belajar, tetapi sudah diwarani setiap unsur dalam disiplin 

belajar. Dalam hal ini, peneliti cenderung untuk memisahkan dialog 

secara tersendiri untuk memudahkan dalam mengklasifikasi berbagai 

komponen yang ada dalam organisasi belajar.  

Perlu juga dijelaskan bahwa jika Peter Senge menggunakan istilah 

disiplin kelima (the fifth discipline) dalam menguraikan unsur-unsur 

yang terdapat dalam organisasi itu, dan Marquardt memperkenalkan 

dengan istilah keterampilan dalam organisasi belajar, maka dalam 

penelitian ini peneliti menggunakan istilah komponen dalam organisasi 

Gambar 4. 2. Sistem Organisasi Belajar 

Belajar

Ordanisasi

Orang

Teknologi

Pengetahuan
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belajar dan lebih cenderung untuk memasukkan dialog sebagai 

komponen tersendiri. Dengan demikian, terdapat enam komponen 

dalam organisasi belajar.  

Lebih jauh subsistem organisasi dapat dikaji dalam empat bagian, 

yakni visi, budaya, struktur, dan strategi organisasi. Sedangkan 

subsistem orang dibagi ke dalam enam bagian yakni, manajer atau 

pemimpin, pegawai, pelanggan, patner, aliansi atau persekutuan, 

masyarakat, pengecer, dan pengguna. Subsistem pengetahuan terdiri 

atas perolehan, kreasi, transfer dan pemanfaatan, dan penyimpanan 

pengetahuan. Terakhir subsistem teknologi dibagi ke dalam teknologi 

informasi, belajar berdasarkan teknologi dan sistem pendukung kinerja 

elektronik. 

Marquardt (2011) tidak menekankan kepada salah satu sistem dan 

subsistem tersebut sebagai suatu hal yang penting dan justru semua 

komponen itu merupakan satu kesatuan yang sistemik. Artinya, jika 

terdapat satu subsistem yang ada dalam sistem itu tidak berjalan, 

maka akan menghambar pergerakan dari subsistem lainnya. Namun, 

jika ditelaah lebih jauh, sistem orang memegang peranan penting 

dalam menjalankan dan mengembangkan organisasi belajar. Oleh 

karena itu, peneliti ingin menjabarkan lebih jauh tentang subsistem 

orang dalam kerangka untuk mengetahui tugas dan tanggung jawab 

orang dalam menggerakkan roda organisasi (Pemberton & Stonehouse, 

2000). Subsistem orang mencakup pegawai, manajer atau pemimpin, 

pelanggan, penyedia dan bahkan penjual, perserikatan, dan komunitas. 

Pertama, pegawai terdapat beberapa petunjuk dan prinsip yang perlu 

dipertimbangkan dalam melakukan pemberdayaan dan pemberian 

kemampuan kepada pegawai :  

• Memberlakukan pegawai sebagai seorang yang dewasa,

pekerja dan pemelajar yang mampu. Pegawai yang dewasa

pasti memiliki potensi bawaan untuk belajar agar mampu

menangani berbagai permasalahan yang dihadapi dan dapat

bertanggungjawab terhadap tugas dan kewajiban yang

diembannya.
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• Mendorong pegawai untuk memiliki kebebasan, tenaga, dan

semangat. Pemelajar selalu membutuhkan dukungan dan

kebebasan. Pegawai yang enerjik dan memiliki semangat

kerja yang tinggi tentu jauh lebih kreatif dan mempunyai

komitmen yang tinggi pada belajar dan produktivitas.

• Memaksimalkan penyerahan kekuasaan dan 

tanggungjawab. Organisasi belajar mengurangi 

ketergantungan dan meningkatkan tanggungjawab dalam 

hal bertindak dan membuat kebijakan. Namun, tidak sedikit 

organisasi yang telah memberikan tanggungjawab tetapi 

belum dapat memberdayakan.  

• Melibatkan pegawai dalam mengembangkan strategi dan

perencanaan. Dalam dunia yang semakin tidak menentu,

saling tergantung, dan dinamis seperti sekarang ini, tidak

mungkin lagi membuat perencanaan dan keputusan hanya

oleh sekelompok atau perorangan yang kebetulan sedang

berkuasa sebagai pucuk pimpinan seperti yang dilakukan di

dalam model organisasi tradisional yang berpandangan

bahwa pucuk pimpinan yang berpikir dan bawahan yang

bekerja. Yang harus dilakukan adalah hadirnya suatu

integrasi pemikiran dan secara bersama-sama untuk

bertindak pada semua level organisasi.

• Mencari keseimbangan antara kebutuhan-kebutuhan

individual dan organisasi. Organisasi belajar seharusnya

mencari kesinambungan antara kebutuhan pengembangan

individu dan organisasi. Perhatiannya tidak hanya tertuju

pada produktivitas dan keuntungan organisasi semata

melainkan juga diarahkan pada kualitas jalannya roda dan

kehidupan pegawai.

Kedua, Manajer atau pemimpin. Tidak sedikit gaya belajar yang 

dikembangkan di masa lalu tidak berterima dan sulit dikembangkan 

untuk masa yang akan datang. Manajer membutuhkan suatu 

perubahan gaya kepemimpinan dari gaya mengontrol kearah 
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pemberdayaan, dari memberi komando kearah pelayan, dari berfungsi 

sebagai manajer transisi kea rah pemimpin yang transformative (Santa 

& Nurcan, 2016).  Dalam organisasi belajar, peranan-peranan yang 

diperlukan adalah sebagai berikut :  

• Sebagai instruktur, pelatih dan penasehat. Tanggungjawab

yang paling besar bagi manajer dalam suatu organisasi

sekarang ini adalah memberikan ijin dan menggerakkan

orang di sekitarnya untuk belajar. Dalam mendorong orang

lain untuk belajar berbagai pendekatan harus dilakukan.

Pendekatan yang dimaksud adalah manajer berperan

sebagai instruktur, pelatih, dan penasehat.

• Pengelola Pengetahuan. Oganisasi belajar terdiri atas

spesialis pengetahuan yang akan menjadi kolega dan

mempunyai posisi yang seimbang. Tidak ada bidang ilmu

pengetahuan yang posisinya lebih tinggi dari bidang lain.

Semuanya akan bermuara pada sejauh mana pengetahuan

tersebut berkontribusi langsung dan keberhasilan suatu

organisasi.

• Coleaner dan Model Belajar. Pemimpin tidak hanya

menganjurkan yang lain untuk belajar, tetapi memberi

motivasi dan membesarkan hati serta menolong pekerja

untuk selalu belajar dan memperbaiki keterampilan begitu

juga kemampuan belajarnya.

• Arsitek dan Desainer. Dengan teknologi, struktur, lingkungan

baru dan sumber-sumber organisasi pemimpin harus

menjadi arsitek yang dapat menyesuaikan dan memahat

elemen-elemen ke dalam sistem yang dapat membawa

kepada kemajuan pesat dalam suatu pasar yang berubah.

Pemimpin harus mampu mendefinisikan kembali organisasi,

membentuk kembali, jaringan dan tim dan menemukan

kembali metode baru untuk memilih, melatih, dan memberi

hadiah kepada orang sehingga setiap orang berpartisipasi

dalam lingkungan global.
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• Koordinator. Pemimpin harus mampu melakukan koordinasi

dengan berbagai elemen dalam suatu organisasi sehingga

organisasi dapat berjalan secara sehat dan dapat

memfungsikan berbagai komponen yang terdapat dalam

organisasi.

• Penyokong dan kampion dalam proses dan projek belajar.

Belajar organisasi yang sehat membutuhkan lebih daru satu

pendukung dan kampion jika menginginkan lahirnya

kesuksesan. Hal ini benar bahwa kasus belajar yang

berhubungan dengan perubahan nilai-nilai dasar atau

pendekatan yang menaruh harapan panjang.

Sebagai tambahan dari peranan kepemimpinan yang baru bagi manajer 

dalam organisasi belajar, terdapat beberapa keterampilan yang harus 

dimiliki (Argote & Miron-Spektor, 2011). Keterampilan yang dimaksud 

adalah :  

• Membangun Visi Bersama. Pemimpin harus mencoba

memadukan antara visi yang sifatnya ekstrinsik dan

instrinsik, mengkomunikasikan visi dirinya dan meminta

dukungan, membesarkan visi personalnya dimana visi

bersama itu muncul, tetap mengembangkan visi sebagai

proses yang berjalan

• Mengoordinasi team yang terfokus pada tugas

• Menjalankan dan mengetes model mental dan mengetes

model mental yang melibatkan keterampilan khusus seperti

:keseimbangan antara pencarian dan dukungan,

membedakan antara apa yang disertakan dari apa yang

dipraktekkan, mengenal dan melepas rutinitas defensive,

dan melihat serta mengetes lompatan abstraksi.

• Terlibat dalam pemikiran sistem

• Memotivasi kreativitas, inovasi, dan keinginan untuk

menanggung resiko

• Mengonsep dan menginspirasi belajar dan tindakan
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Ketiga, Pelanggan. Organisasi belajar menyadari bahwa dengan adanya 

pelanggan, informasi dan ide dapat disebarluaskan. Oleh karena itu, 

pelanggan selalu dihubungkan dengan sistem dan strategi belajar dari 

organisasi (Brown & Duguid, 1991). Dalam hubungannya dengan 

pelanggan, organisasi belajar seharusnya melakukan hal-hal berikut :  

1. Menyediakan pelatihan dan kesempatan belajar untuk

mendidik pelanggan tentang produk yang dihasilkan.

2. Mendukung dan melayani harapan pelanggan untuk

memperbaiki kualitas, membuat inovasi baru.

3. Secara aktif mencari feedback, saran, dan berkonsultasi

dengan pelanggan dan penyalur.

Keempat, Penyalur dan Penjual. Organisasi belajar menyadari bahwa 

keberhasilan suatu organisasi tidak hanya tergantung pada 

keberhasilan jaringan internal atau organisasi, tetapi juga peranan yang 

penting dari penyalur dan penjual. 

Kelima, Perserikatan. Pertumbuhan kompetisi global dan organisasi 

virtual telah meningkatkan jumlah perserikatan yang dibentuk oleh 

berbagai perusahaan. Kebanyakan perusahaan menggunakan 

perserikatan untuk meningkatkan profit dan sharing pangsa pasar, 

mengirit biaya, waktu, duplikasi, dan politik. 

Keenam, Komunitas. Organisasi belajar tentu mengetahui persis 

tentang banyaknya berbagai keuntungan yang diperoleh dari 

melibatkan masyarakat atau komunitas sebagai bagian dari proses 

belajar, antara lain untuk :  

• Peningkatan persepsi positif tentang perusahaan dalam

masyarakat

• Generasi yang terdapat dalam masyarakat akan tertarik

bekerja atau mengonsumsi produk perusahaan.

• Memperkuat kualitas kehidupan dalam masyarakat,

• Persiapan kekuatan kerja di masa yang akan datang
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• Kesempatan untuk saling menukar dan membagi sumber-

sumber masyarakat.

Untuk memahami lebih jauh tentang hubungan antara manajemen dan 

pegawai, departemen dan unit-unit, pegawai dan pelanggan, 

perusahaan dan penjualnya, dan bahkan antara perusahaan dan para 

pesaingnya, berikut ini penulis menyajikan rahasia keberhasilan 

perusahaan Whirlpool dalam mengelola perusahaannya. Contoh ini 

diangkat dari  (Marquardt, 2011).  

Rahasia keberhasilan perusahaan Whirlpool dapat dijadikan sample 

dalam membangunan sistem dan subsistem dalam suatu organisasi :  

• Menggunakan action learning dan memberdayakan orang

untuk menjadi perusahaan global.

• Komitmen pada subsistem orang

• Komitmen pada kualitas belajar bagi semua pegawai

• Memberdayakan subsistem Orang dalam perusahaan

Whirlpool

• Mengukur hasil belajar

• Memberdayakan pelanggan

• Belajar dari dan bersama Pamer.

Sepuluh Strategi Penting dalam Pemberdayaan Orang dan Pemberian 

Kemampuan dalam Organisasi Belajar seperti disarankan oleh 

Marquardth yang dikutip oleh Santa (2015) :  

• Kebijakan Perseroan lembaga untuk memberikan hadiah belajar

• Menciptakan Team Kerja yang dikelola sendiri

• Memberdayakan pegawai untuk belajar dan memproduksi

• Memotivasi pemimpin untuk membuat model dan 

mendemontrasikan belajar

• Mengundang Pemimpin untuk memenangkan proses belajar dan

proyek

• Kesinambungan kebutuhan pelajar dan pengembangan individu

dan organisasi

• Meningkatkan partisipasi pelanggan dalam belajar organisasi
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• Menyediakan pendidikan kesempatan bagi masyarakat 

membangun partner sip belajar jangka panjang dengan penjual 

dan penyalur. 

• Memaksimalkan belajar dari perserikatan dan Joint Ventures.



68 

Referensi 

Afshari, L., & Hadian Nasab, A. (2021). Enhancing organizational 

learning capability through managing talent: mediation effect of 

intellectual capital. Human Resource Development International, 

24(1), 48–64. 

Argote, L., & Miron-Spektor, E. (2011). Organizational learning: From 

experience to knowledge. Organization Science, 22(5), 1123–

1137. 

Brown, J. S., & Duguid, P. (1991). Organizational learning and 

communities-of-practice: Toward a unified view of working, 

learning, and innovation. Organization Science, 2(1), 40–57. 

Delors, J. (2000). The four pillars of education. Education Horizons, 

6(3), 14–18. 

Elihami, E., & Saharuddin, A. (2017). Peran Teknologi Pembelajaran 

Islam Dalam Organisasi Belajar. Edumaspul: Jurnal Pendidikan, 

1(1), 1–8. 

Flood, R. L. (2002). Rethinking the fifth discipline: Learning within the 

unknowable. Routledge. 

Ghaffari, S. (2018). The Mediation Role of Organizational Commitment 

in the Relationship between Learning Organizationdimension and 

Perceived Knowledge Performance Improvement. Universiti 

Teknologi Malaysia. 

Kasali, R. (2006). Change/SC. Gramedia Pustaka Utama. 

Marquardt, M. J. (2011). Building the learning organization: mastering 

the five elements for corporate learning. Hachette UK. 

Pemberton, J. D., & Stonehouse, G. H. (2000). Organisational learning 

and knowledge assets–an essential partnership. The Learning 

Organization. 

Ramaley, J. A., Olds, B. M., & Earle, J. (2005). Becoming a learning 

organization: New directions in science education research at the 



69 

National Science Foundation. Journal of Science Education and 

Technology, 14(2), 173–189. 

Santa, M. (2015). Learning organisation review–a “good” theory 

perspective. The Learning Organization. 

Santa, M., & Nurcan, S. (2016). Learning organization modelling 

patterns. Knowledge Management Research & Practice, 14(1), 

106–125. 

Semiawan, C. R. (2010). Spirit inovasi dalam filsafat ilmu. 

Senge, P. M. (1997). The fifth discipline. Measuring Business 

Excellence. 

Senge, P. M. (2006). The fifth discipline: The art and practice of the 

learning organization. Currency. 

Smith, M. K. (2001). The learning organization: Principles, theory and 

practice. Encyclopedia of Information Education. 

Tsang, E. W. K. (1997). Organizational learning and the learning 

organization: a dichotomy between descriptive and prescriptive 

research. Human Relations, 50(1), 73–89. 

Yaumi, M. (2017). Organisasi Belajar pada Learning Center UIN 

Alauddin. Repositori UINAM. http://repositori.uin-

alauddin.ac.id/393/1/7.  

ORGANISASI_BELAJAR_PADA_LEARNING_CENTER.pdf. 



70 

BAB 

V 

TRANSFORMASI ORGANISASI DALAM SUATU 
SISTEM INFORMASI MANAJEMEN 
PENDIDIKAN  

Konsep Dasar Transformasi Organisasi 

Perubahan yang sering terjadi dalam suatu organisasi menyebabkan 

perlunya melakukan adaptasi agar sesuai dengan kebutuhan dan masa 

depan pengembangan organisasi tersebut. Transformasi organisasi 

adalah proses perubahan budaya yang ada untuk mencapai 

keunggulan kompetitif atau upaya mengatasi tantangan yang signifikan 

dalam organisasi (Islam dkk., 2020). Perubahan Ini dapat menjadi 

momentum yang menyenangkan bagi organisasi untuk memberi 

tindakan nyata dalam merancang masa depan organisasi. Transformasi 

Organisasi juga merupakan metode strategis untuk membawa 

organisasi dari tempat dan keadaan sekarang menuju keadaan yang 

dibutuhkan untuk berkembang dan tumbuh (Tim et al., 2020).  

Transformasi Organisasi dimulai ketika kita menyadari bahwa 

perubahan itu sudah sangat mendesak untuk dilakukan. Transformasi 

organisasi dapat ditinjau dari empat bagian, yakni: visi, struktur, 

budaya, dan strategi (Marquardt, 2011). Secara kelembagaan, semua 

fakultas dan pascasarjana pada perguruan tinggi dikelola secara 

beragam; ada yang bergabung dengan fakultas-fakultas, ada pula yang 

secara otonom berdiri sendiri seperti halnya sekolah pascasarjana dan 

pascasarjana. Pada perguruan tinggi seperti UIN Alauddin Makassar, 

pascasarjana berdiri secara otonom atau merupakan suatu organisasi 

yang berdiri sendiri dan terpisah dari fakultas-fakultas yang berada 

dalam lingkungan UIN Alauddin. Oleh karena itu, visi, struktur, budaya 

kerja, dan strategi pengembangan dikelola dan dirumuskan secara 

mandiri oleh komponen yang terkait dalam lingkungan UIN Alauddin 

Makassar.  

Budaya organisasi dalam kajian ini adalah budaya kerja pascasarjana 

UIN Alauddin sebagai suatu falsafah yang didasari oleh pandangan 

hidup dan kepercayaan sebagai nilai-nilai yang menjadi sifat dan 



71 

motivasi yang tertradisikan atau kebiasaan dalam suatu kelompok yang 

tercermin dalam sikap, perilaku, cita-cita, pendapat, pandangan dan 

tindakan yang terwujud dalam pelaksanaan pekerjaan.  

Adapun strategi adalah cara kerja yang dilakukan oleh seluruh unsur 

yang terkait untuk mencapai tujuan sesuai dengan visi bersama. 

Sedangkan yang dimaksud dengan struktur adalah penempatan dan 

pembagian serta gambaran tugas yang jelas yang memberikan batas 

kewenangan kepada setiap bagian dan sub-sub bagian dalam 

membangun system kerja yang sistemik. Dengan demikian 

transformasi organisasi dalam lingkungan Ps UIN Alauddin dapat 

ditelaah dari empat bagian utama, yakni visi, budaya, strategi, dan 

struktur atau dapat digambarkan seperti di bawah ini. 

Keempat bagian tersebut dapat dianalisis lebih jauh berdasarkan 

beberapa pandangan dari ilmuan Pendidikan.   

Apa itu Visi Bersama? 

Visi bersama adalah jawaban atas pertanyaan, "Apa yang ingin kita 

ciptakan?" "Visi bersama adalah gambaran apa yang ada di kepala dan 

   Gambar 5.1. Model Transformasi Organisasi 
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hati yang dibawa oleh setiap orang dalam suatu organisasi (Hoe, 2007).  

Visi bersama dimaksudkan untuk menghasilkan tujuan organisasi yang 

jelas dan memfasilitasi perubahan yang diperlukan dalam organisasi 

sehingga dapat mencapai hasil masa depan yang diinginkan.  Ketika 

visi itu diketahui dan dipahami secara universal, maka organisasi itu 

telah memberi rasa aman, tujuan dan arah yang jelas. Sebuah visi 

bersama membantu untuk menciptakan rasa kesamaan dalam 

organisasi dan memberikan koherensi untuk berbagai kegiatan. 

Organisasi belajar yang profesional pasti memiliki visi yang sama 

terhubung dan terikat bersama oleh aspirasi yang sama. Selain itu, visi 

bersama memberikan panduan tentang apa yang harus dipertahankan 

dan apa yang harus diubah (Senge, 2014).  

 Seperti telah dijelaskan sebelumnya bahwa visi merupakan pernyataan 

tentang kondisi dan karakteristik yang hendak dicapai oleh suatu 

organisasi belajar seperti halnya Pascarjana UIN Alauddin pada masa 

yang akan datang. Visi yang dimaksud merupakan visi bersama (shared 

vision) yang harus diketahui oleh seluruh komponen terkait, sehingga 

tugas dan kewajiban yang dilakukan mengarah pada visi bersama. Visi 

bersama juga melibatkan seluruh komponen termasuk pimpinan 

perguruan tinggi, unsur pemerintah daerah, masyarakat, pengguna jasa 

lulusan, dan berbagai komponen terkait (Tim et al., 2020). Oleh karena 

itu bagi siapa saja pemimpin yang memegang kendali organisasi harus 

tunduk pada visi bersama dalam menggerakkan organisasi belajar 

tersebut. Selebihnya adalah para pemimpin yang memegang kendali 

organisasi harus meyusun program kerja untuk menyukseskan visi 

bersama, bukan membuat dan merancang visi baru yang tidak 

mengakomodir keinginan bersama.  

Beberapa Pandangan Ahli tentang Visi 

Visi bersama bukan hanya ditulis dalam suatu profil lembaga, brosur, 

atau spanduk penerimaan mahasiswa baru, melainkan juga harus 

dipahami oleh seluruh komponen yang terkait dalam suatu organisasi. 

Hasil wawancara terhadap 9 informan menunjukkan bahwa visi Ps UIN 

belum dikuasai dan dijabarkan secara menyeluruh ke dalam program 

kerja Ps UIN Alauddin walaupun telah memiliki visi secara tertulis, 
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seperti dijelaskan oleh informan di bawah ini. 

Oh ya itu yang mencetak tenaga ahli yang mempunyai pandangan 

pluralistik dan berorientasi kepada pembinaan sosial 

keagamaan. Saya tidak hafal persis, tetapi di situ ada kata 

menghargai pluralitas (Natsir Mahmud, Mantan Direktur Ps UIN 

Alauddin).  

Jika dibandingkan dengan visi yang tertulis dalam brosur pendaftaran 

mahasiswa baru, maka visi Ps UIN Alauddin adalah: 

Menjadi pusat kajian sumber Islam bagi masalah pluralitas 

masyarakat bangsa dan pengembangan ilmu pengetahuan untuk 

transformasi masyarakat. 

Hal ini menunjukkan bahwa visi baru dipahami secara tertulis dan 

belum menjadi bagian yang terintegrasi dalam menjalankan tugas 

sehari-hari. Hal ini ditegaskan kembali oleh informan yang mengatakan 

bahwa visi Ps tidak dihafal secara pasti hanya yang diingat adalah kata-

kata pluralistik. Pernyataan lain tergambar dari jawaban informan lain 

ketika peneliti meminta kesediaan untuk diwawancarai, seperti 

pernyataan pejabat dalam lingkungan organisasi pascasarjana dalam 

dialog berikut ini: 

Staf: Seputar apa saja yang mau ditanyakan Pak…? 

Peneliti: yang pertama saya ingin tanyakan tentang visi 

 Kalau begitu saya cari dulu brosur karena di sana terdapat visi 

dan misi pascasarjana tunggu dulu pak saya bacakan saja 

(Anggota Tim Sembilan Ps UINAM).  

Kemudian, visi tersebut dibacakan seperti berikut ini. 

Visi Ps UIN Alauddin adalah menjadi pusat kajian sumber Islam 

bagi masalah pluralitas masyarakat bangsa dan pengembangan 

ilmu pengetahuan untuk transformasi masyarakat (Tim Sembilan 

Ps UIN Alauddin). 

Dibacakannya visi tersebut karena belum dikuasai atau dihafal dengan 

baik. Hal senada diungkapkan melalui wawancara berikut ini. 
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Visi Ps ada, tetapi masih perlu dipertajam, utamanya dari tujuan 

dan strategi pencapaian sasaran. Pentahapan untuk pencapaian 

visi-misi itu harus dipertegas sehingga bisa tercapai sesuai waktu 

yang disediakan (anggota Tim Sembilan Ps UIN Alauddin). 

Pernyataan di atas menunjukkan bahwa visi Ps UIN Alauddin belum 

diterjemahkan ke dalam bentuk dan tahapan yang jelas sehingga 

belum dapat diuraikan kapan visi tersebut dapat dicapai. 

Ketidaktercapaian ini dapat dipahami karena unsur-unsur penting di 

dalam Ps UIN sendiri masih dominan tidak menguasai visi, selain itu 

mereka juga tidak membangun sistem kerja yang pentahapannya 

terukur, jelas, dan terdeskripsikan. Hal ini juga dapat dipahami bahwa 

visi yang dikembangkan pada Ps UIN Alauddin adalah visi perorangan 

pemimpin, bukan visi bersama yang secara sistematis dapat dipahami 

dan dilakukan secara bersama-sama dalam satu kesatuan yang utuh. 

Jawaban delapan informan lainnya memberi bukti bahwa mereka 

sesungguhnya tidak mengerti tentang visi yang ada, apalagi untuk 

menghafalnya. Ketidakmampuan informan untuk menghafal visi 

tersebut disebabkan oleh teksnya yang terlalu panjang, seperti 

pernyataan berikut ini. 

Kuat dugaan saya, banyaknya informan yang tidak menguasai visi 

Ps UIN Alauddin disebabkan oleh panjangnya teks yang dihimpun 

dalam visi tersebut (Mantan Kaprodi Magister Dirasah Islamiyah) 

Dari segi teks, jumlah kata dalam visi Ps UIN Alauddin terbilang panjang 

karena berjumlah 17 kata. Walaupun tidak ada ketentuan mutlak 

mengenai jumlah kata dalam suatu rumusan visi, tetapi rentetan 

jumlah 17 kata menyulitkan bagi semua orang untuk menghafalnya. 

Dengan begitu, visi Ps UIN Alauddin dapat digambarkan sebagai 

berikut: 
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Berdasarkan gambar di atas, Visi Ps UIN Alauddin sekarang ini 

mengarah pada visi pribadi, terpisah, abstrak, tertulis, dan terlalu 

panjang. Data menunjukkan bahwa visi Ps UIN Alauddin merupakan visi 

pribadi karena hanya dikuasai dan dipahami oleh pimpinan tertinggi 

dan belum tersosialisasikan secara menyeluruh ke seluruh unsur 

terkait di bawahnya. Terpisah karena kata-kata yang dikonstruksi di 

dalam visi hanya mampu dikuasai secara terpisah dan tidak menyatu 

dengan komponen lain. Begitu juga dikatakan abstrak karena visi yang 

dibangun tidak dapat diprediksi kapan visi tersebut dapat dicapai dan 

diperoleh. Visi Ps UIN Alauddin juga baru berada pada tataran tertulis 

karena seluruh informan mengatakan tidak tahu secara pasti ketika 

ditanyakan secara lisan. Adapun terlalu panjang karena dilihat dari segi 

konstruksinya disusun dengan menggunakan rentetan kata yang 

banyak. Secara ringkas dapat dikatakan bahwa visi Ps UIN Alauddin 

saat ini belum menjadi visi bersama (shared vision) yang dapat 

dijadikan arah dan tujuan bersama dalam suatu organisasi. 

Visi Pribadi

Terpisah

AbstrakTertulis

Terlalu Panjang

Gambar 5.2. Visi Ps UINAM 
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Walaupun visi bersama belum menjadi bagian yang integral dalam 

suatu organisasi, tetapi misi yang dikembangkan tetap dapat diarahkan 

untuk mencapai visi tersebut. Hal ini didasari oleh beberapa pernyataan 

seperti di bawah ini.  

Saya kira bisa karena membuat silabi itu pasti berdasarkan visi, 

karena tema-tema yang diberikan harus menyangkut islamic 

teaching. Jadi, kita mencari materi itu supaya sesuai dengan 

kehendak silabi dengan visi Ps (Dosen Bahasa Inggris pada PS 

UIN). 

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa dalam proses pembelajaran 

yang diberikan dirancang berdasarkan visi yang dirumuskan. Misalnya, 

dalam menyusun silabi tentu konten atau materi pembelajaran harus 

diarahkan pada konten yang berkenaan dengan kajian keislaman 

(Islamic studies). Pernyataan ini selaras dengan visi yang berbunyi 

“Pusat Kajian Sumber Islam". Artinya, walaupun mata kuliah bahasa 

Inggris, tetapi kontennya harus diarahkan pada kajian keislaman. 

Pernyataan lain yang juga mendukung pernyataan tersebut, yakni: 

Ya, insya Allah dapat mendukung visi Ps. Contohnya, dalam 

penerimaan judul-judul tesis dan disertasi menjadi salah satu hal 

yang mendukung kajian sumber Islam, kalau judul-judul itu 

terlihat bagus sesuai dengan kajian keislaman akan mendukung 

terlaksananya visi tersebut (Anggota Tim Sembilan). 

Jika sumber atau bahan pembelajaran yang disajikan harus diarahkan 

pada kajian keislaman, maka pada saat menyerahkan judul tesis atau 

disertasi juga diharuskan untuk mengkaji berbagai fenomena dan 

masalah keislaman. Semuanya itu dipandang sebagai upaya untuk 

mendukung visi Ps UIN Alauddin yang menjadi pusat kajian sumber 

Islam. Hampir sama dengan pernyataan tersebut, hasil wawancara 

berikut ini juga mengambarkan betapa pentingnya misi dan program 

kerja diarahkan pada visi, seperti: 

Tentu, seperti penyelenggaraan perkuliahan magister dan doktor, 

penyelenggaraan kuliah umum, dalam hal ini saya temasuk 

sebagai perancang dan pengeksekusi anggaran. Jadi, anggaran 
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harus dikelola secara transparan dan dapat 

dipertanggungjawabkan pengeluarannya oleh siapa saja. Begitu 

transparannya sehingga harus dilakukan secara online 

(PUMK/Bendahara). 

Dari segi manajemen keuangan, pengelolaannya harus dilakukan 

secara transparan, jujur, dan penuh tanggung jawab. Hal ini didasari 

oleh filosofi keislaman yang seluruh pengelolaannya terbuka dan 

jaminan kejujuran yang harus dijunjung tinggi. Begitu pula dalam 

mengembangkan ilmu pengetahuan dan transformasi masyarakat 

seperti dalam pernyataan berikut. 

Ya tentu saja dapat mendukung program karena tugas saya 

antara lain misalnya mengelola jurnal Pascasarjana, menerima 

judul-judul tesis untuk didiskusikan atau diputuskan apakah 

layak diterima atau tidak. Jurnal ini disebarkan ke alumni 

sehingga terjalin tujuan bersama untuk mengembangkankan 

pengetahuan dan transformasi masyarakat (anggota Tim 

Sembilan Ps UIN Alauddin). 

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa pengembangan ilmu 

pengetahuan dan transformasi masyarakat menjadi tumpuan harapan 

dalam upaya membangun masyarakat plural. Itulah sebabnya, hasil-

hasil temuan dalam kajian tesis dan disertasi kemudian dipublikasikan 

dalam bentuk jurnal ilmiah yang terdapat dalam lingkungan Ps UIN 

Alauddin. Oleh karena itu, organisasi ini telah mengembangkan misi 

dan program kerja berdasarkan visi Ps UIN Alauddin saat ini. Hal ini 

dapat dilihat dari pembelajaran, pengelolaan keuangan, dan publikasi 

ilmiah.  

Apa itu Budaya Organisasi? 

Saat ini, budaya organisasi banyak dipahami fenomena dinamis yang 

melatarbelakangi dan memengaruhi suatu organisasi dengan berbagai 

cara. Budaya terus-menerus dihidupkan kembali dan diciptakan oleh 

interaksi antara seseorang dengan orang lain dan dibentuk oleh 

perilaku itu sendiri. Ketika terpengaruh dalam membentuk perilaku dan 

nilai-nilai orang lain, sering dianggap sebagai kepemimpinan dan 
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menciptakan kondisi untuk pembentukan budaya baru (Argote & Miron-

Spektor, 2011). Pada saat yang sama, budaya menyiratkan stabilitas 

dan kekakuan dalam arti bahwa bagaimana seseorang seharusnya 

memandang, merasakan, dan bertindak dalam suatu masyarakat, 

organisasi, atau pekerjaan tertentu telah melalui berbagai pengalaman 

atau sosialisasi yang dilakukan dengan berbagai cara untuk menjaga 

tatanan sosial. Aturan dan tatanan sosial memungkinkan untuk 

memprediksi perilaku sosial, bergaul satu sama lain, dan menemukan 

makna dari apa yang dilakukan. Budaya memberi kita bahasa, dan 

bahasa memberikan makna dalam kehidupan kita sehari-hari. Budaya 

dapat dianggap sebagai fondasi tatanan sosial tempat kita hidup dan 

aturan yang kita patuhi. Budaya makrosistem seperti masyarakat lebih 

stabil dan teratur karena lamanya bangunannya telah berlangsung 

lama (Schein, 2010).  

Budaya organisasi akan bervariasi dalam kekuatan dan stabilitas 

sebagai fungsi dari intensitas interaksi yang berkembang. Budaya kerja 

akan bervariasi dari yang sangat terstruktur seperti kedokteran hingga 

yang relatif cair seperti manajemen. Mikrokultur adalah yang paling 

bervariasi dan paling dinamis dan, oleh karena itu, memberikan 

kesempatan khusus untuk mempelajari pembentukan dan evolusi 

budaya (Tohidi & Jabbari, 2012).  

Beberapa Pandangan Ahli tentang Visi, Struktur, Budaya Kerja, dan 

Strategi pengembangan dalam Suatu Organisasi 

Untuk mengkaji budaya kerja yang terdapat dalam Ps UIN Alauddin 

dapat diamati dari berbagai komponen, seperti yang tergambar dari 

hasil wawancara beritkut: 

Selama ini ada rapat yang kontinu, tiap hari Jumat, dengan tim 

sembilan sehingga ada semacam sharing terkait tugas-tugas di 

Ps, tetapi masih belum maksimal, masih perlu dibangun kinerja 

yang optimal, misalnya dengan adanya job yang jelas siapa yang 

bertanggung jawab dengan apa, itu belum jelas dan juga saya 

melihat staf belum mengerti visi-misi yang diemban Ps UIN. Nah, 
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itu yang penting untuk disosialisasikan lebih intens (Tim Sembilan 

Ps UIN Alauddin). 

Budaya kerja yang dibangun di Ps Alauddin adalah menciptakan 

atmosfir belajar dan bekerja bersama (teamwork) dalam menjalankan 

tugas sehari-hari dengan melakukan pertemuan guna membahas 

secara bersama-sama berbagai persoalan yang belum tuntas. 

Walaupun begitu, belum terbangun gambaran kerja (job description) 

atau sistem pembagian kerja berdasarkan konsep profesionalisme. 

Pernyataan tersebut bertentangan dengan pernyataan lain yang 

mengatakan bahwa sekarang ini telah terjadi perubahan struktur, 

tetapi telah terbangun suatu sistem kerja berdasarkan gambaran kerja 

seperti pernyataan di bawah ini. 

Awalnya ada kesulitan karena belum bisa disinkronkan dengan 

keadaan yang ada, karena kelihatan awalnya itu mengambang, 

tim 9 itu apa kerjanya, tetapi sekarang ini sudah terbagi-bagi 

tugasnya dengan jelas, misalnya satu orang khusus hanya 

mengawasi staf yang ada di lantai dua (Direktur Ps UIN Alauddin). 

Pada akhir pernyataan tersebut menunjukkan bahwa saat ini Ps UIN 

Alauddin telah bekerja berdasarkan gambaran yang jelas, Namun, 

ketika peneliti melakukan observasi terhadap gambaran kerja tersebut, 

ternyata belum ditemukan gambaran kerja yang dibuat dan baru 

melakukan kesepakatan dalam rapat rutin setiap hari Jumat. Walaupun 

begitu, kesadaran untuk membuat dan menyusun gambaran tugas 

berdasarkan pembidangan masing-masing sudah dapat dipikirkan 

bersama, sehingga budaya kerja yang dibangun adalah kesadaran 

untuk merumuskan gambaran kerja yang jelas. Hal senada tentang 

budaya kerja dapat ditelaah melalui pernyataan berikut: 

Jadi, memang selama ini meskipun pimpinan atau teman-teman 

Tim Sembilan tidak selalu hadir bersamaan di Ps, tetapi berbagai 

kegiatan selalu berjalan dengan baik karena semuanya memiliki 

kesadaran untuk membangun Ps dengan baik, sehingga tidak 

boleh ada satu pun yang menghambat kegiatan di Ps. Tim 

Sembilan harus selalu bekerja sama, misalnya seorang penguji 
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atau pimpinan sidang (moderator) sedang tidak ada, mau tidak 

mau tim itu harus stand by di tempat untuk melaksanakan dan 

menggantikan yang tidak ada itu (anggota Tim Sembilan Ps UIN 

Alauddin). 

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa Tim Sembilan telah 

membangun budaya kerja bersama, teamwork, dalam menjalankan 

kegiatan sehari-hari sehingga tidak terjadi kemandekan dalam 

pelaksanaan tugas. Budaya kerja yang lain yang telah dibangun adalah 

kaderisasi, seperti pernyataan berikut. 

Ya, termasuk terjadi karena akan ada alih generasi nanti setelah 

selesai dan memang akan selalu ada generasi berikutnya. 

Namun, kita sudah mengkader mereka (PUMK /Bendahara). 

Menerapkan sistem kaderisasi dalam pelaksanaan tugas adalah suatu 

bentuk budaya yang dikembangkan di Ps UIN Alauddin. Dengan begitu, 

pelaksanaan tugas akan mudah teratasi jika sewaktu-waktu terjadi 

perputaran pekerjaan. Bentuk budaya kerja lain yang terbangun adalah 

koordinasi seperti dijelaskan sebagai berikut. 

Jika ada hal-hal yang saya ketahui lalu ada staf yang tidak 

mengetahui atau sebaliknya, akan dijelaskan dengan baik agar 

tercipta iklim atau suasana yang baik antar teman-teman 

(Anggota Tim Sembilan Ps UIN Alauddin). 

Suasana kerja yang baik dapat dibangun dengan jalan koordinasi, yakni 

saling memberitahu dan berkomunikasi satu sama lain. Adapun bentuk 

koordinasi dan komunikasi yang dikembangkan melalui jalur telefon 

dan tatap muka, seperti pernytaan berikut. 

Melalui telefon dan email. Semua bisa dilakukan kadang-kadang 

kita menerima dengan telefon, sms bahkan penyampaian 

langsung semua yang akan dilakukan supaya tidak menghambat 

pekerjaan yang ada (Tim Sembilan Ps UIN Alauddin). 

Bentuk komunikasi yang digunakan melalui jalur SMS, telefon, 

email, dan tatap muka. Selain dengan jalan koordinasi, budaya kerja 

yang dibangun juga harus menjaga kepercayaan dengan melakukan 
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pekerjaan yang sudah dirancang sebelumnya. Dalam bidang keuangan, 

membangun kepercayaan dengan menjaga agar penggunaan anggaran 

tidak keluar dari rel yang ada merupakan suatu budaya kerja yang 

kembangkan. Hal ini sesuai dengan pernyataan berikut. 

Karena semua anggaran yang dilaksankan berpedoman dari RKA-

KL yang sudah tersusun sehingga tidak bisa melenceng darinya. 

Dalam anggaran rutin tidak bisa melenceng dari apa yang sudah 

direncanakan (PUMK/ Bendahara Ps UIN Alauddin). 

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa perlu membangun kesadaran 

untuk bekerja sesuai dengan yang digariskan yakni tidak melenceng 

dari ketentuan yang ada. Dengan begitu, budaya organisasi yang 

dikembangkan adalah belajar bersama, teamwork, kesadaran untuk 

maju, kaderisasi, komunikasi, dan membangun kepercayaan seperti 

digambarkan di bawah ini.  

Belajar bersama maksudnya adalah membagi pengetahuan kepada 

seluruh komponen terkait termasuk pengalaman yang dihadapi dalam 

setiap pelaksanaan tugas yang diembankan kepada setiap orang. 

Teamwork dalam hal ini adalah kerja dan upaya bersama dalam 

menyelesaikan tugas sehingga tidak terjadi kekosongan pekerjaan. 

Kesadaran untuk maju merupakan suatu komitmen untuk melakukan 

perbaikan secara terus-menerus menuju suatu kualitas produk yang 

dihasilkan bersama. Selanjutnya, kaderisasi merupakan suatu upaya 

untuk mempersiapkan keberlanjutan dari suatu tugas di samping 

menjaga kontinuitas kualitas pekerjaan agar selalu berada dalam suatu 

jaminan sesuai dengan standar yang ditentukan. 

Begitu pula dengan komunikasi yang dikembangkan untuk 

mengembangkan sistem kerja kolaboratif dengan menghargai 

keberagaman dan pluralitas yang ada. Budaya kerja terakhir yang 

dikembangkan dalam Ps UIN Alauddin adalah membangun 

kepercayaan (trust), baik secara internal dalam organisasi maupun di 

luar Ps UIN Alauddin seperti diilustrasikan dalam gambar 5.3. 
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Gambar 5.3 Budaya Organisasi 

Strategi Kerja 

Sejumlah strategi yang kuat dan berpengaruh dapat dengan mudah, 

berhasil, dan memungkinkan organisasi untuk mengubah dirinya 

menjadi organisasi yang profesional. Marquardt (2011) 

merekomendasikan sembilan strategi untuk membangun organisasi 

belajar, yaitu  

(1) Sejajarkan organisasi belajar dengan  kesuksesan pribadi dan

organisasi,

(2) Membangun aktivitas belajar dalam berbagai pekerjaan.

(3) Menghubungkan kebijakan pekerjaan dengan organisasi

belajar.

(4) Beri penghargaan kepada aktivitas dan proses belajar dalam

suatu organisasi.

(5) Lakukan pengukuran terhadap dampak dan keuntungan

belajar sebagai tolak ukur.

(6) Fasilitasi kesempatan belajar.

(7) Sisihkan waktu untuk belajar.

Budaya 
Kerja

Belajar 
Belajar

Kerja 
Bersama

Perbaikan 
Terus-

Menerus

Kaderasi

Komunika
si

Menjaga 
Kepercaya

an



83 

(8) Buat lingkungan belajar

(9) Maksimalkan belajar untuk setiap bidang pekerjaan.

 Beberapa Pandangan Ahli tentang Strategi Kerja dalam suatu 

Organisasi  

Selain visi dan budaya organisasi, strategi kerja sangat menentukan 

sejauh mana transformasi organisasi Ps UIN Alauddin. Untuk mengkaji 

strategi kerja yang dikembangkan dalam menyelesaikan tugas di 

lingkungan Ps UIN Alauddin dapat dipahami melalui analisis hasil 

wawancara dan observasi di bawah ini.  

Bukan kekeliruan, biasanya ada program muncul tiba-tiba dan 

akhirnya pengelola kelabakan setelah melihat di RKA-KL tidak 

tersedia dana dan pengelola harus merevisi anggaran tersebut 

agar program yang ada di Ps bisa terlaksana sesuai dengan yang 

terdapat dalam RKA-KL, sehingga pada akhirnya tidak terjadi 

masalah karena pengelola bisa melakukan semua yang sudah 

diprogramkan Ps (PUMK/Bendahara Ps UIN Alauddin). 

Pernyataan ini memberi gambaran bahwa strategi yang dikembangkan 

dalam bidang administrasi keuangan adalah dengan melakukan revisi 

anggaran jika terjadi kebutuhan yang secara tiba-tiba muncul padahal 

belum direncanakan sebelumnya. Merevisi anggaran merupakan salah 

satu bentuk transformasi kegiatan dengan mengakomodasi berbagai 

bentuk kegiatan baru dengan menyesuaikan kegiatan yang 

direncanakan sebelumnya.  

Sebenarnya tugas-tugas itu terkait dengan evaluasi terhadap 

proposal penelitian yang masuk, itukan harus mendalami bidang-

bidang keilmuan sesuai dengan proposal yang diajukan, 

terutama saya yang berlatar belakang sosial dan pendidikan, ya 

harus tahu disiplin-disiplin ilmu itu, kecenderungan proposal tesis 

ataupun disertasi harus diketahui walaupun hanya secara global, 

jadi hal ini mengharuskan untuk terus belajar (anggota Tim 

Sembilan Ps UIN Alauddin). 

Dalam bidang pengembangan keilmuan misalnya, strategi yang harus 
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dilakukan dalam rangka membangun sistem kerja yang profesional 

adalah membangun sistem belajar dalam berbagai penerapan dan 

aktivitas. Strategi seperti ini sangat berguna untuk mengembangkan 

kemampuan pada berbagai bentuk aktivitas. Hal ini dilakukan untuk 

menjawab berbagai variasi kajian berdasarkan minat dan motivasi 

mahasiswa bimbingan. Strategi lain adalah mengatur waktu sebaik 

mungkin, seperti dalam pernyataan berikut ini 

Ada banyak hal, misalnya bekerja lebih giat lagi dan 

memanfaatkan waktu sebaik-baiknya karena terkait dengan 

waktu, juga jika bisa me-manage (mengatur) waktu dengan baik 

maka yang sudah diprogramkan akan dapat selesai tepat waktu, 

agar bisa mengatur waktu lebih baik lagi (Anggota Tim Sembilan 

Ps UIN Alauddin). 

Strategi yang telah dikembangkan pada Ps UIN Alauddin untuk 

menciptakan situasi kerja yang baik adalah memaksimalkan belajar 

berdasarkan keahlian dan kawasan keilmuan dan mengatur waktu baik 

untuk menciptakan lingkungan fisik dengan ruang untuk belajar. 

Belajar dan bekerja merupakan suatu langkah konkret untuk 

memadukan kesenjangan antara teori dengan praktik. Hal senada 

diungkap dalam pernyataan berikut. 

Saya kira anda tahu saya dari linguistik dan betul saya harus 

mempelajari kembali materi-materi Islam itu karena bukan di 

bidang kita kalau dari aspek bahasanya saya mencoba 

mengawinkan antara linguistik dengan Islamic studies itu, di 

situlah keuntungan saya karena bisa memahami konsepnya sisa 

mempelajari materi-materi itu sehingga saya juga sendiri belajar 

dari itu, mengajar sambil belajar karena terus-terang vocabulary 

yang saya miliki bukan berbasis islmic studies, tetapi 

kebannyakan vocabulary dari social studies Ps (Dosen Bahasa 

Inggris Ps UIN Alauddin). 

Pernyataan tersebut memberi penekanan bahwa untuk mensinkronkan 

tugas sebagai dosen dengan kebutuhan kelembagaan, perlu 

menciptakan suatu keterkaitan atau hubungan antara konten yang 
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dipelajari termasuk penguasaan vocabulary (kosakata) bahasa Inggris 

dengan hasil yang diinginkan oleh organisasi. Dalam suatu organisasi 

yang professional, seperti yang terdapat pada perguruan tinggi 

khususnya dalam pembelajaran, idealnya terdapat kesesuaian antara 

strategi makro dengan strategi micro. Strategi makro yang dimaksud 

adalah keseluruhan cara yang dikembangkan dalam organisasi, 

sedangkan strategi mikro berkenaan dengan upaya khusus yang 

dilakukan oleh komponen-komponen satuan organisasi. Jelaslah bahwa 

strategi yang dikembangkan dalam membantu kelancaran tugas dan 

tanggung jawab pada Ps UIN Alauddin adalah dengan melakukan revisi, 

belajar semua bidang keilmuan, meningkatkan motivasi kerja, 

mengatur waktu untuk belajar dan bekerja, memaksimalkan belajar 

yang sesuai dengan bidang keahlian, atau dapat disusun seperti dalam 

urutan di bawah ini. 

Gambar 5.4. Strategi Membangun Organisasi Belajar 

Strategi membangun organisasi belajar seperti dijelaskan di atas 

merupakan upaya maksimal untuk dapat menjaga kesenambungan 

proses dan hasil belajar dalam suatu organisasi belajar.  
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Struktur memberi arahan yang kuat pada kehidupan dan jalannya 

suatu organisasi. Struktur itu penting untuk menentukan organisasi 

kerja, pemantauan kinerja, jalur komunikasi, proses pengambilan 

keputusan, dan tingkat pengendalian internal yang akan ada dalam 

suatu organisasi. Meskipun bentuk harus mengikuti fungsi, yang sering 

terjadi adalah sebaliknya; akibatnya, bentuk atau struktur banyak 

organisasi terhalang untuk memulai perjalanan menuju pembelajaran 

di seluruh organisasi. Batas-batas yang kaku, ukuran yang besar, 

proyek dan tugas yang terputus-putus, dan pembatasan birokrasi 

semuanya membantu membunuh daripada menyuburkan 

pembelajaran. Namun, karakteristik struktural organisasi belajar 

menunjukkan fleksibilitas, keterbukaan, kebebasan, dan kesempatan. 

Batas sangat fleksibel sehingga memaksimalkan aliran informasi dan 

mengekspos organisasi untuk mengelola jalinan oraganisasi. Struktur 

organisasi belajar berdasarkan kebutuhan untuk belajar, dan prinsip 

penggerak pengorganisasian adalah untuk menempatkan kebebasan, 

dukungan, dan sumber daya yang diperlukan. Ketika tugas, kebutuhan, 

dan orang berubah, maka terjadi perubahan struktur sehingga 

karyawan dan pelanggan sama-sama dapat merespon dan 

berkembang. Pada akhirnya, apa yang paling memungkinkan adalah 

struktur satuan kerja yang di dalamnya terbangun sistem belajar 

sepanjang hayat sehingga  menjadi pedoman untuk membangun 

struktur dalam organisasi belajar. 

Beberapa Pandangan tentang Struktur kerja dalam Suatu Organisasi 

Pola struktur kerja yang dikembangkan pada Ps UIN Alauddin dapat 

dilihat dari berbagai hasil wawancara dan observasi berikut ini.  

Sekarang struktur itu tinggal direktur saja, jadi diangkat lagi staf 

administrasi tiga orang dan baru-baru ini Rektor mengangkat 

ketua Tim Sembilan yang dulunya tidak ada ketuanya, posisi 

ketua ini sebagai pengganti Direktur jika sedang berhalangan, 

misalnya dalam memimpin rapat. Juga, bila bertepatan dengan 

Rapim maka biasa diwakili oleh ketua apalagi dalam bidang 

akademik. Begitu pula dalam kaitannya dengan promosi, ketua 

Tim Sembilan juga bisa menggantikan sesuai bentuk 
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pendelegasian Direktur yang tadinya langsung tembus ke Wakil 

Rektor 1, tetapi setelah ketua Tim Sembilan ditetapkan ya 

pendelegasian itu jatuh ke Ketua tim. Sama seperti promosi yang 

harus dihadiri Direktur, jadi bisa digantikan oleh Ketua tim jika 

Ketua tim juga tidak ada maka barulah Warek 1 yang juga bisa 

digantikan oleh Warek 2 jika sedang berhalangan. Jadi, Ketua tim 

ini menyerupai Asdir-lah dan saat ini Ketua tim juga sudah 

berperan dalam rapat-rapat (Direktur Ps UIN Alauddin). 

Secara struktural, hubungan kerja yang dijalankan Ps UIN Alauddin 

menganut sistem pendelegasian wewenang, khususnya dalam 

melakukan kegiatan akademik dan managerial. Dalam kaitan dengan 

tugas akademik seperti melaksanakan seminar, ujian tertutup, dan 

promosi, tugas Direktur dapat dijalankan oleh Ketua Tim Sembilan jika 

terjadi halangan. Ketua tim pun dapat diganti oleh Wakil Rektor I atau 

Wakil Rektor II jika ketua tim berhalangan. Begitu pula tugas-tugas 

internal Tim Sembilan dapat diganti oleh salah satu dari mereka jika 

terdapat halangan walaupun di antara mereka memiliki tugas masing-

masing, seperti pernyataan berikut ini. 

Jadi, itu cukup baik dan bagus karena tiap-tiap anggota Tim 

Sembilan memiliki kesadaran jika satu orang dalam tim tidak 

ada, tentu teman yang lain yang harus menggantikan, sehingga 

sedapat mungkin semua hambatan dapat tereliminasi agar 

kegiatan itu terlaksana dengan baik (Anggota Tim Sembilan Ps 

UIN Alauddin). 

Kerja kolaborasi di antara Tim Sembilan ini menunjukkan struktur kerja 

yang datar karena kedudukan mereka sama walaupun tugas mereka 

dibagi berdasarkan pembidangan masing-masing. Secara organisatoris 

mereka sejajar, tetapi dari segi pembidangan, jabatan Tim Sembilan 

tersebut merujuk pada sistem hierarki. Oleh karena itu, dapat 

dikatakan bahwa model kerja seperti inilah yang disebut dengan 

Hierarki Datar dan Sederhana (Streamlined, Flat Hiearchy). Lebih jauh 

hierarki seperti ini dapat ditelaah dari hasil wawancara berikut ini. 
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Jika Direktur Ps tidak ada, maka wewenangnya digantikan oleh 

Ketua Tim Sembilan, tetapi hanya dalam hal-hal tertentu. 

Sedangkan dalam hal lain seperti ujian promosi akan digantikan 

oleh Ketua Tim Sembilan, tetapi untuk ujian tutup program 

magister dan doktor biasanya diganti oleh Prof. Nasir A. Baki, 

intinya selalu ada komunikasi dan koordinasi dalam hal itu 

(Anggota Tim Sembilan Ps UIN Alauddin). 

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa tidak semua tugas 

Direktur digantikan oleh Ketua Tim. Dalam bentuk lain, tugas tersebut 

digantikan oleh anggota tim lain yang memiliki kesempatan. Namun, 

hasil observasi peneliti menunjukkan bahwa tidak semua tugas 

akademik dapat diembankan kepada Tim Sembilan. Tugas-tugas 

akademik seperti memimpin seminar dan menguji serta tugas 

managerial untuk memimpin rapat dapat digantikan oleh Tim Sembilan. 

Namun, tugas akademik lain seperti promosi selamanya dilakukan 

sendiri oleh Direktur. Begitu pula penandatanganan ijazah selamanya 

dilakukan sendiri oleh Direktur. Dengan begitu, tugas akademik itu 

sendiri terbagi menjadi dua bagian, yakni (1) tugas umum dan (2) tugas 

khusus. Tugas khusus inilah yang tidak dapat digantikan oleh yang lain 

dan bersifat birokratis-akademik. Jadi, struktur organisasi yang 

dikembangkan juga birokratis-akademis. Namun, dalam menjalankan 

tugas sering tidak berlaku untuk semua Tim Sembilan, seperti 

pernyataan di bawah ini. 

Ada, tetapi kebijakannya masih tidak begitu jelas sehingga 

kadang-kadang yang terjadi masih belum sesuai dengan 

sejumlah pembidangan itu. Jadi, kadang-kadang terkonsentrasi 

hanya pada beberapa orang padahal harusnya sesuai dengan 

bidang kerjanya masing-masing (Anggota Tim Sembilan Ps UIN 

Alauddin). 

Jelaslah bahwa pendelegasian wewenang belum mempertimbangkan 

bidang masing-masing dan cenderung tidak terdistribusi komplementer. 

Hal ini terjadi karena perbedaan model kepemimpinan yang dijalankan, 

seperti pernyataan berikut. 
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Idealnya kepemimpinan itu ada 3 model, kepemimpinan 

organisatoris, fungsional, dan publik. Organisatoris yaitu bisa 

mengorganisasi seluruh komponen yang ada di bawahnya dalam 

hubungannya dengan Ps UIN, hal ini ada tetapi belum maksimal, 

fungsional bisa memberikan contoh petunjuk kerja pada staf dan 

bawahan sehingga mereka bisa berfungsi sebagaimana mestinya 

dalam hubungannya dengan pelayanan Ps dengan mahasiswa 

(Anggota Tim Sembilan Ps UIN Alauddin). 

Tampaknya pernyataan di atas tidak melihat model kepemimpinan 

ideal yang dijalankan karena tidak mencerminkan kepemimpinan 

organisatoris, fungsional, dan publik. Dalam hubungan dengan 

kepemimpinan dalam organisasi, model seperti ini memiliki struktur 

terbatas (boundaryless) dalam menjalankan tugas dan wewenang. 

Selain itu, struktur yang dikembangkan dalam transformasi organisasi 

pada Ps UIN Alauddin bersifat sentralistik karena tidak dapat 

diwakilkan kepada pihak lain walaupun pihak lain yang dimaksud 

merupakan bawahan langsung yang selalu membantu selama 

menjalankan tugas, seperti terlihat dalam pernyataan di bawah ini. 

Tidak ada pendelegasian karena bendahara langsung dari pusat 

sehingga jika ada pencairan dana tanpa saya maka tidak bisa 

cair (PUMK/Bendahara). 

Dalam bidang keuangan tidak dikenal pendelegasian wewenang karena 

hanya dilakukan sendiri oleh bendahara. Jika dikaitkan dengan struktur 

kepemimpinan, maka pengambilan kebijakannya bersifat terpusat atau 

sentralistik. Hal ini dapat dilihat dari hasil observasi yang dilakukan 

oleh peneliti sendiri tentang pengelolaan keuangan. Hasil observasi itu 

menunjukkan bahwa sistem kerja yang dijalankan adalah pada saat 

pencairan dana tidak dapat diwakilkan kepada pihak lain, tetapi untuk 

melakukan pembayaran barulah tugas tersebut dilimpahkan kepada 

bawahan. Oleh karena itu, struktur pelaksanaan tugas menggunakan 

model terpusat. Jadi, secara empirik berdasarkan hasil wawancara dan 

observasi yang telah dilakukan, maka dapat dikatakan bahwa struktur 

organisasi Ps UIN Alauddin menggunakan beberapa model, yakni 

hierarki, birokrasi, dan terpusat (centralistic) sebagai mana 
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diilustrasikan dalam gambar di bawah ini. 

Organisasi Ps menggunakan model hierarki, birokrasi, dan sentralistik. 

Hierarki terbagi ke dalam dua bagian, yakni sejajar dan sederhana. 

Dikatakan sejajar karena tugas Tim Sembilan dalam kewenangan 

memiliki tugas yang sama, tetapi dalam beberapa kegiatan lain hanya 

dilakukan oleh orang-orang tertentu secara terbatas. Struktur birokrasi 

terdiri atas dua bagian, yaitu umum dan khusus. Tugas yang bersifat 

umum terdiri atas dua bagian yakni tugas yang berhubungan dengan 

akademik dan managerial. Adapun struktur terpusat hanya khusus 

pada bidang keuangan karena kewenangannya tidak terbagi.  

Gambar 5.5. Struktur Organisasi 
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BAB 

VI 

PEMBERDAYAAN SUMBER DAYA SEBAGAI 
SUB-SISTEM INFORMASI MANAJEMEN 
PENDIDIKAN  

Latar Belakang 

Pemberdayaan sumber daya sangat penting untuk organisasi belajar 

karena hanya sumber dayalah yang memiliki kapasitas untuk belajar. 

Orang adalah elemen yang mengambil informasi dan mengubahnya 

menjadi pengetahuan yang berharga untuk penggunaan pribadi dan 

organisasi. Dalam model sistem oganisasi belajar, subsistem orang 

mencakup enam elemen: direktur (ketua) dan pemimpin, karyawan, 

pelanggan, mitra dan aliansi, pemasok dan vendor, dan komunitas 

(Marquardt, 2011).  

Untuk berkontribusi pada organisasi belajar, masing-masing kelompok 

harus diberdayakan dan diaktifkan. Jika mereka diberdayakan tetapi 

tidak diaktifkan, mereka akan memiliki sumber daya yang diperlukan, 

tetapi bukan pengetahuan untuk menggunakannya secara efektif. 

Kelompok yang diaktifkan tetapi tidak diberdayakan akan memiliki 

pengetahuan yang diperlukan, tetapi bukan kemampuan untuk 

menerapkannya (Schein, 2010). Oleh karena itu mengelola cara di 

mana masing-masing kelompok dapat menjadi berkualitas dan mahir 

dalam berorganisasi belajar adalah misi utama dalam pola 

pemberdayaan sumber daya dalam suatu organisasi belajar. 

Dalam suatu organisasi, pemberdayaan sumber daya manusia 

merupakan prioritas utama untuk membangun dan menghasilkan 

kualitas hasil yang diharapkan. Namun, tidak semua lembaga atau 

institusi melakukannya. Hal ini disebabkan keterbatasan dana, 

program, atau kualitas sumber pemimpin yang menjalankan roda 

kepemimpinannya.  

Beberapa Pandangan seputar Pemberdayaan Sumber Daya 

Pascasarjana UIN Alauddin merupakan suatu organisasi belajar yang 

menjalankan tugas akademik untuk mengembangkan ilmu 
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pengetahuan dan teknologi, sekaligus pencetak generasi bangsa yang 

dapat berkiprah lebih maksimal dalam pemberdayaan masyarakat. 

Oleh karena itu, model pemberdayaan manusia yang dikembangkan 

mutlak sangat diperlukan (Yaumi, 2017). Untuk mengetahui bagaimana 

Ps UIN melakukan pemberdayaan sumber daya dapat ditelaah melalui 

beberapa komponen SDM seperti pemimpin/direktur, pegawai, Tim 

Sembilan, mahasiswa, dan masyarakat seperti dalam wawancara dan 

observasi berikut ini. 

Ada anggaran diklat, tetapi tahun ini tidak dilaksanakan karena 

adanya perubahan struktur tadi. Namun, kalau arahan sehari-hari 

itu selalu ada misalnya dalam pertanggungjawaban keuangan, 

setiap saya menandatangani pencairan dana, saya salalu 

bertanya bagaimana laporannya yang lalu dan alhamdulillah 

tahun ini laporan Ps UIN yang terbaik. Inspektorat yang datang 

selalu mengatakan supaya mencontoh Ps UIN, ada pembinaan 

secara langsung. Misalnya, tugas kearsipan harus sistematis 

penyimpanannya di lembaran mana, susunannya bagaimana dan 

hal tersebut baru-baru ini dirapatkan, ada job dekripsinya. Jadi, 

setiap orang punya tugas masing-masing. Bisa dilihat job 

deskripsinya dan saya berkata ini harus diletakkan di meja, di 

situ tertulis siapa yang berkepentingan ini silahkan hubungi meja 

ini. Jadi, si A itu melayani apa, jadi tiap mahasiswa tidak kalang 

kabut, begitu saya masuk saya tahu meja mana yang harus 

didatangi (Direktur Ps UIN Alauddin). 

Pernyataan di atas menunjukkan bahwa pemberdayaan sebenarnya 

telah dirancang, tetapi tidak terimplementasi dengan baik karena ada 

perubahan struktur organisasi. Hal ini dibuktikan dengan adanya 

ketersediaan anggaran pendidikan dan pelatihan (Diklat) (Setiawan, 

2018). Namun, pelaksanaan pemberdayaan dilakukan dalam ruang 

lingkup yang mikro, yakni dilakukan secara langsung (direct 

empowerment) di antara para staf dalam melaksanakan tugas masing-

masing. Pemberdayaan langsung sangat efektif dalam menyelesaikan 

tugas secara rutin, seperti dalam menyusun gambaran kerja untuk 

setiap bagian tertentu, pembagian kewenangan dalam melakukan 
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tugas, dan penataan atau pemberkasan/kearsipan dokumen-dokumen 

yang dibutuhkan. Penyusunan gambaran kerja yang akurat dapat 

menghindari atau paling tidak meminimalisasi berbagai kesalahan 

dalam bekerja, seperti dijelaskan di bawah ini. 

Semua staf sudah memiliki jobnya masing-masing. Jadi, job 

setiap staf itulah yang kemudian dijelaskan, diberikan 

pemahaman bahwa job anda seperti ini, supaya dalam bekerja 

mereka bisa meminimalisasi kesalahan-kesalahan dalam bekerja 

(Anggota Tim Sembilan Ps UIN Alauddin). 

Penyusunan gambaran kerja dapat dilakukan sendiri oleh staf dan 

dapat pula dibuatkan oleh pimpinan. Lalu, berdasarkan gambaran kerja 

tersebut, maka diberikanlah pembinaan dan pemberdayaan kepada 

staf untuk melakukan kegiatan sehari-hari agar tidak keluar dari apa 

yang telah digariskan. Namun, pernyataan lain justru memberikan 

penjelasan yang agak berbeda dengan penjelasan sebelumnya yang 

mengatakan bahwa belum adanya gambaran kerja yang lebih spesifik, 

seperti dikatakan di bawah ini.  

Sejauh pengetahuan saya selama di sini, saya belum pernah 

mendapati program khusus untuk para staf. Oleh karena itu, 

semua berjalan berdasarkan pengalaman mereka. Meskipun 

mereka tidak diberi program atau apapun indikatornya, mereka 

tetap bekerja sesuai dengan prosedur yang berhasil mereka 

lakukan dan tidak ada kendala (Anggota Tim Sembilan Ps UIN 

Alauddin). 

Gambaran kerja selama ini belum ada, tetapi staf dapat 

melakukan pekerjaan berdasarkan pengalaman mereka baik yang 

dialami sendiri maupun yang dilihat dari pengalaman orang lain. 

Senada dengan pernyataan ini, dikatakan pula bahwa gambaran kerja 

itu seharusnya ada, tetapi kenyataan belum tersedia bahkan belum 

bekerja sesuai RENSTRA, seperti pernyataan berikut ini.  

Iya harapan saya mesti harus ada, tetapi kendalanya bahwa kita 

itu bekerja tidak berbasis pada RENSTRA, oleh karena itu 

barangkali yang penting adalah dibuat RENSTRA dulu agar arah 
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Ps UIN bisa jelas ke depannya (Anggota Tim Sembilan Ps UIN 

Alauddin). 

Pernyataan “harapan saya mesti harus ada, trtapi kendalanya bahwa 

kita itu bekerja tidak berbasis pada RENSTRA” menyiratkan bahwa 

gambaran kerja dan RENSTRA belum dirancang. Jika ditelaah secara 

mendalam, terdapat dua pernyataan yang saling bertentangan, yang 

satu mengatakan sudah ada gambaran kerja, yang lain justru 

mengatakan sebaliknya, yakni belum ada (Yuliani, 2016). Setelah 

dilakukan observasi, maka ditemukan bahwa gambaran kerja yang 

dimaksud sedang dirancang dan belum ada satu konsep pun yang 

sudah lengkap dan tersedia. Dengan demikian pemberdayaan baru 

sebatas dalam ruangan kerja dan belum pernah diberikan pelatihan 

secara formal dengan menghadirkan tenaga ahli atau mengirim untuk 

mengikuti pelatihan yang diselenggarakan oleh pihak lain, seperti 

dijelaskan berikut ini. 

Biasanya dalam ruangan saja sebatas masalah yang terjadi dan 

tentunya disesuaikan dengan aturan hal-hal yang akan diubah 

(PUMK/Bendahara). 

Pemberdayaan staf pada umumnya dilakukan dalam ruangan, yakni 

antara atasan dan bawahan pada setiap menjalankan tugas. Namun, 

jika terdapat masalah atau hal-hal lain yang dibutuhkan penjelasan 

lebih lanjut, maka dilakukan rapat, seperti pernyataan berikut ini. 

Dalam hal ini, biasa ada pertemuan dengan staf jika ada hal-hal 

yang membutuhkan penjelasan di situ mengenai jobnya, mungkin 

dia bertanya bagaimana dengan ini maka dari itu direktur sendiri 

atau dari Tim Sembilan yang akan menjelaskan (Anggota Tim 

Sembilan Ps UIN Alauddin). 

Jika terdapat kesulitan, maka staf dapat menanyakan langsung kepada 

Direktur atau pada Tim Sembilan. Sedangkan untuk dosen senior dan 

junior, atau antara dosen yang bergelas Profesor dengan yang bergelar 

Doktor belum tercipta. Seperti pernyataan berikut ini.  
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Itu belum terjadi karena saya selalu disandingkan dengan Doktor 

belum pernah profesor (Dosen Bahasa Inggris Ps UIN Alauddin). 

Pemberdayaan dosen-dosen yang bergelar Profesor kepada yang 

bergelar Doktor juga belum tercipta dengan baik. Apalagi yang terkait 

dengan alih kepakaran belum dapat diwujudkan (Snell & Chak, 1998). 

Pembinaan yang dilakukan baru terbatas pemberian fasilitasi, tetapi 

tidak melakukan pemberian contoh dan pendampingan dalam 

melaksanakan tugas, seperti pernyataan berikut ini. 

Ada, itu tampak ketika staf mengalami kendala, pimpinan bisa 

dapat sering memberi bimbingan secara langsung pada para staf 

tersebut. Misalnya, pada kendala dalam aspek keuangan di 

kantor pusat, pimpinan langsung menghubungi pimpinan yang 

ada di rektorat untuk menanyakan mengapa kendala tersebut 

ada lalu pimpinan menyampaikan ke staf bahwa kendalanya 

seperti itu dan itu harus dapat diselesaikan dengan baik (Anggota 

Tim Sembilan Ps UIN Alauddin). 

Jika terdapat kendala keuangan, pimpinan langsung menanyakan 

kepada staf. Jika ditemukan ada masalah baru diberi penjelasan. 

Pernyataan ini menunjukkan bahwa pimpinan baru sebatas memberi 

fasilitasi, tetapi belum pada tataran pemberian contoh dan 

pendampingan seperti dikatakan oleh Yuesti & Sumantra (2017). 

Walaupun dikatakan bahwa pemberian contoh diberikan dengan format 

yang ada, seperti pernyataan di bawah ini. 

Pemberian contoh langsung sesuai dengan format yang ada 

(PUMK/Bendahara). 

Pemberian contoh yang dikatakan di atas sebenarnya bukanlah 

memeragakan atau mencontohkan, tetapi hanya menunjukkan format 

yang ada. Artinya, sebenarnya pimpinan belum memberikan contoh dan 

pendampingan seperti dikatakan oleh Mishra & Bhaskar (2010). Di sini 

memperlihatkan bahwa kepemimpinan pada Ps UIN Alauddin telah 

melibatkan pegawai dalam merancang berbagai kegiatan administrasi 

dan kegiatan akademik, seperti pernyataan di bawah ini. 
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Staf biasanya mengelola kepanitiaan seperti menyiapkan sarana-

prasarana dan sebagainya karena selalu ada kepanitiaan 

(Direktur Ps UIN Alauddin). 

Dalam pelaksanaan kegiatan akademik seperti seminar pembukaan 

kuliah, pelaksanaan ujian semester, seminar proposal/hasil/tutup tesis 

dan disertasi, serta promosi selalu ada kepanitiaan. Di sini 

membuktikan bahwa staf terlibat secara langsung dalam kegiatan 

akademik dan administrasi seperti yang duisarankan oleh Tohidi & 

Jabbari (2012). Dengan demikian, pemberdayaan staf dilakukan 

dengan beberapa cara, sebagai berikut: 

Gambar 5.1. Contoh Model Pemberdayaan Staf Ps UINAM 

Selain pemberdayaan kepada staf, juga pemberdayaan kepada para 

dosen dengan melibatkan secara aktif dalam bidang akademik, seperti 

pernyataan berikut. 

Kalau dalam kegiatan promosi murni wewenang promovendus, 

kalau seperti ramah tamah yang baru saja berlangsung, semua 

dosen dilibatkan atau diundang. Hanya saja karena jumlah dosen 

itu bertambah dari tahun ke tahun kelihatan sedikit yang datang. 

Selain itu, karena ada beberapa acara ramah tamah yang 

Pemberdayaan 
Sumber daya

Menyusun 
Gambaran Kerja

Merancang batas-
batas kewenangan

Menata ruang 
dokumen

Pemberkasan/Kears
ipan

Menyusun 
kepanitiaan untuk 

setiap kegiatan
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bersamaaan, akibatnya kurang yang datang (Anggota Tim 

Sembilan Ps UIN Alauddin). 

Pemberdayaan kepada tenaga pengajar terlihat pada saat kegiatan 

akademik khususnya pada kegiatan promosi walaupun masih sangat 

terbatas yang berpartisipasi. Hasil observasi yang dilakukan peneliti 

dalam berbagai kegiatan akademik pada tahun 2013 menunjukkan 

adanya keterlibatan dosen pada kegiatan akademik, seperti di bawah 

ini. 

➢ Menghadiri rapat pembukaan kuliah

➢ Mengikuti kuliah umum

➢ Mengikuti kegiatan promosi

➢ Menghadiri acara ramah tamah

Pemberdayaan bersifat akademik lain seperti pembinaan belum dapat 

dimaksimalkan, kecuali saling berdiskusi di antara dosen itu sendiri 

seperti pernyataan berikut ini.  

Selalu saling mengisi, saling menginformasikan, jika sedang 

berhalangan dalam arti harus membangun komunikasi yang 

maksimal (Dosen Bahasa Inggris Ps UIN Alauddin). 

Hubungan yang dibangun dan dikembangkan oleh masing-masing 

dosen tampak bahwa terjadi pemberdayan secara informal di luar dari 

agenda yang diprogram Ps UIN Alauddin. Walaupun begitu, terjadi 

proses pemberdayaan yang signifikan. Hasil observasi yang dilakukan 

oleh peneliti menunjukkan bahwa proses pembinaan terjadi pula pada 

pelaksanaan pembelajaran ketika kedua dosen sama-sama 

memberikan pembelajaran di dalam ruang kelas, tetapi tidak semua 

dosen bersaamaan masuk melainkan hanya membagi tugas masing-

masing selama delapan kali pertemuan, hal ini disarankan juga oleh 

Davis & Daley (2008). Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa 

pemberdayaan kepada dosen mencakup pemberdayaan informal yang 

dilakukan oleh masing-masing dosen yang melaksanaan pembelajaran 

secara bersama-sama (team teaching) dan dalam bentuk pelibatan 

dalam berbagai kegiatan akademik. 
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Selain pemberdayaan kepada dosen, pemberdayaan dilakukan juga 

kepada calon mahasiswa, mahasiswa Ps UIN Alauddin, dan alumni. 

Pemberdayaan yang sangat nyata dilakukan adalah pemberdayaan 

kepada mahasiswa, seperti beberapa pernyataan di bawah ini. 

Untuk pelayanan sebelum menjadi mahasiswa dilayani dengan 

pemberian informasi tentang prosedur pendaftaran. Saat menjadi 

mahasiswa, mereka akan mendapatkan pelayanan yang lebih 

intensif dan lengkap terkait proses studi yang membutuhkan 

pelayanan. Setelah menjadi mahasiswa, mereka akan tetap 

mendapatkan pelayanan seperti pengurusan ijazah dan 

legalisisasi. Selama ini selalu ada komunikasi dengan mereka, 

juga informasi tentang alumni itu didapatkan dari pendapat para 

pengguna yang dikumpulkan melalui penyebaran angket. 

Sebagian dari mahasiswa Ps Alauddin itu sudah bekerja, 

sehingga tinggal berkomunikasi dengan pengguna mereka, 

bagaimana kualitas alumni yang mereka pakai. Adapun alumni 

yang belum bekerja, memang agak kesulitan mengidentifikasi 

mereka karena belum diketahui jaringan alumni itu (Anggota Tim 

Sembilan Ps UIN Alauddin). 

Bagi calon mahasiswa diberikan informasi tentang pendaftaran, ketika 

menjadi mahasiswa diberikan pembimbingan mulai dari pemberian 

pembelajaran berdasarkan masing-masing mata kuliah, penyusunan 

tesis dan disertasi sampai dengan pada saat mereka menyelesaikan 

studi di Ps UIN Alauddin. Adapun pelayaan sesudah mereka selesai 

baru sebatas pengurusan dan legalisasi ijazah saja dan belum 

membangun komunikasi intensif dengan pengguna jasa pendidikan. 

Hal senada diungkapkan di bawah ini. 

Iya ada, standarnya itu misalnya diberikan informasi kepada 

mereka tentang layanan yang diberikan, terutama misalnya dari 

aspek perkuliahan bidang studi, beberapa orang datang bertanya 

bagaimana perkuliahan di sini, lalu diberikan penjelasan kepada 

mereka. Contohnya, baru-baru ini ada calon mahasiswa dari bank 

yang ada di Makassar, tetapi ingin melanjutkan program doktor di 

konsentrasi Ekonomi Syariah. Jadi, pengelola memberi pelayanan 
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informasi kepadanya, lalu ia mengerti dan jadi tertarik untuk 

mendaftar di sini, tetapi karena mungkin pendaftaran baru akan 

dibuka Januari, jadi yang bersangkuta baru akan datang pada 

waktu pendaftaran nanti. Kalau untuk pelayanan Ps setelah 

selesai studi, pengelola memberi layanan misalnya pengurusan 

surat-surat keterangan, ijazah, dan leglisasi ijazah. Selain itu, juga 

sekarang ini disosialisasikan jurnal Ps UIN yang dibagikan ke 

alumni supaya mereka dapat informasi tentang Ps Alauddin 

secara memadai (Anggota Tim Sembilan Ps UIN Alauddin). 

Pernyataan di atas menambahkan untuk pelayanan Ps UIN Alauddin 

setelah selesai kuliah adalah pemberdayaan ilmiah melalui sosialisasi 

Jurnal Ps UIN Alauddin. Artinya, para-alumni dapat belajar langsung dari 

jurnal sehingga perkembangan ilmu-ilmu mutakhir dapat diketahui 

dengan baik. Namun, pelayanan tersebut dipandang belum maksimal 

karena belum menyentuh pembinaan yang lebih rinci. 

Kalau pelayanan masih sangat minim dan harus ditingkatkan 

lagi. Pelayanan yang ada seperti pemberian informasi, pembagian 

brosur. Jadi, untuk bisa ujian, minimal seorang mahasiswa harus 

10 kali menghadiri seminar, baik proposal maupun hasil, agar 

bisa mendaftar seminar proposal. Kalau kaitan dengan alumni 

sudah dilakukan pelacakan, tetapi kontribusi alumni terhadap Ps 

UIN belum terdeteksi atau tampak. Dengan begitu, perlu 

perhatian terhadap alumni oleh almamater atau sebaliknya 

(Anggota Tim Sembilan Ps UIN Alauddin). 

Pernyataan di atas menekankan bahwa pelayanan kepada mahasiswa 

belum maksimal karena belum memberikan pembimbingan secara 

sistematis melalui penjadwalan secara ketat, begitu pula dengan belum 

terbangunnya sistem pelacakan alumni yang memadai. Itulah sebabnya 

informan menyarankan untuk membangun suatu sistem pemberdayaan 

yang komprehensif kepada mahasiswa, baik sebelum menjadi 

mahasiswa, pada saat mereka menjadi mahasiswa, meupun setelah 

menjadi alumni. Jadi bentuk pelayanan kepada calon mahasiswa, 

mahasiswa, dan alumni Ps UIN Alauddin adalah sebagai berikut. 
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➢ Memberi informasi melalui brosur dan Internet

➢ Memberikan perkuliahan yang ketat dan pembimbingan intensif

➢ Melayani pengurusan dan legalisir ijazah

➢ Memberi akses untuk memperoleh publikasi jurnal.

Berdasarkan berbagai informasi dan data di atas, pemberdayaan 

sumber daya manusia yang telah dilakukan oleh Ps UIN Alauddin terdiri 

atas pemberdayaan kepada staf, dosen, dan mahasiswa. Sedangkan 

pemberdayaan kepada pengguna jasa alumni, orang tua mahasiswa, 

dan masyarakat belum dibangun dan dipikirkan. 
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BAB 

VII 

APLIKASI TEKNOLOGI INFORMASI DAN 
IMPLIKASINYA PADA SISTEM INFORMASI 
MANAJEMEN PENDIDIKAN 

Teknologi Informasi 

Kajian tentang aplikasi sistem teknologi informasi dapat dilihat dari tiga 

aspek utama, yakni jenis teknologi informasi yang digunakan, 

pembelajaran berbasis teknologi, dan sistem pendukung pemanfaatan 

peralatan elektronik atau proses digitalisasi berbagai sumber belajar 

yang tersedia (Yaumi, 2017).  

Jenis Teknologi Informasi 

Jenis teknologi informasi yang digunakan masih sangat terbatas jika 

dibandingkan dengan perguruan tinggi lain di Indonesia. Bahkan, jenis 

teknologi informasi dianggap masih jauh tertinggal (Setiawan, 2018). 

Hal ini terungkap ketika ditanyakan tentang jenis teknologi informasi 

yang digunakan pada Ps UIN Alauddin, seperti pernyataan berikut. 

Setahu saya belum ada, sehingga untuk melihat hasil studinya 

saja masih harus manual (Anggota Tim Sembilan Ps UIN 

Alauddin). 

Jenis teknologi yang digunakan masih dominan teknologi manual. 

Ketika ditanyakan tentang penggunaan internet, maka dikatakan 

bahwa walaupun jaringan internet telah tersedia, tetapi belum banyak 

digunakan dan diakses dengan baik (PUTRI, 2010), seperti pernyataan 

berikut.  

Sudah ada, tetapi belum diakses secara umum. Itulah sebabnya 

dapat dikatakan bahwa Ps UIN Alauddin ini masih termasuk 

perguruan tinggi yang ketinggalan (Anggota Tim Sembilan Ps UIN 

Alauddin). 

Senada dengan pernyataan tersebut, memang bahwa teknologi 

informasi belum tersedia, tetapi kebijakan yang mengarah ke sana 

sudah dibuat sehingga tinggal menunggu pelaksanaannya saja, 
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sebagaimana dijelaskan berikut ini. 

Selama ini belum ada, tetapi untuk mengarah ke sana sudah ada 

kebijakan Bapak Direktur untuk kegiatan itu (Anggota Tim 

Sembilan Ps UIN Alauddin). 

Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan peneliti, memang jenis 

teknologi informasi yang digunakan belum terlihat dengan baik karena 

masih digunakan untuk kalangan terbatas, padahal Ps UIN Alauddin 

telah memiliki beberapa jenis teknologi informasi seperti CCTV, WiFi 

untuk internet, teknologi video, dan program lunak (software) seperti 

disarankan juga oleh (Liebermann et al., 2002). Penggunaan CCTV 

terdapat pada hampir seluruh ruangan, tetapi kontrolnya hanya 

diletakkan di ruang Direktur, ketersediaan WiFi baru bisa diakses 

secara terbatas, teknologi video baru digunakan ketika pelaksanaan 

promosi, dan aplikasi perangkat lunak (software) baru pada bidang-

bidang tertentu. Sebenarnya, teknologi seperti CCTV sudah lama 

dipasang dalam suatu organisasi, tetapi penggunaannya sangat 

terbatas, dibuka ketika terjadi kehilangan, seperti dalam pernyataan 

berikut. 

Sudah lama, masih dari gedung sebelah (lama). Cuma untuk 

memasangnya kembali di gedung ini membutuhkan waktu yang 

cukup lama karena di gedung yang lama itu hanya berlantai dua 

sedangkan di sini sampai lantai tiga. Jadi, membutuhkan kabel 

yang cukup panjang sehingga perlu waktu yang lama untuk 

menyelesaikannya dan ini sudah 2 tahun, rekaman ini hanya 

berlaku selama 70 hari lalu kemudian ditimpa terkecuali jika ada 

kejadian-kejadian penting, maka datanya itu dipindahkan ke flash 

disk lalu disimpan sebagai arsip (Direktur Ps UIN Alauddin). 

Jelaslah bahwa penggunaan CCTV memberi manfaat yang signifikan 

karena sudah terpasang pada hampir seluruh ruangan di Ps dan 

monitor display-nya dikontrol langsung dari ruangan direktur. Dengan 

begitu, maka penggunaan CCTV dimaksudkan untuk peningkatan 

kinerja staf dan dosen termasuk dalam pelaksanaan pembelajaran, 

begitu juga pernyataan dari Globerman & Vining (1996). Hal ini 
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dimungkinkan karena kapasitasnya sudah sangat baik, karena dapat 

menyimpan data rekaman selama tujuh puluh hari. 

Jenis teknologi informasi lain yang digunakan adalah WiFi untuk 

mengakses internet dalam suatu organisasi (Turban dkk., 2003). 

Sayangnya, penggunaannya hanya sebatas untuk browsing dan sangat 

terbatas jika digunakan untuk mengunduh dan memuat file dalam 

jumlah yang besar. Bahkan kuotanya sangat terbatas jika dibandingkan 

dengan jumlah mahasiswa Ps yang membutuhkannya. 

Dari segi alat akses sudah punya sendiri, tetapi baru bisa 

maksimal 20 user yang connect untuk satu alat, belum untuk 

koneksi internetnya yang tidak memadai. Kalau seandainya 1200 

itu ditambah dengan pegawai dan dosen jelas tidak cukup, 

karena Ps hanya diberi 5 Mega dari UIN. Kalau berjalan dari pagi 

sampai sore jam 4, tetapi kalau sudah kosong, semua yang 

berjumlah 15 mega itu bisa ke Ps semua jika sudah kosong di 

Samata, kecuali kalau lantai Puskom itu mati lampu, maka 

internet tidak bisa digunakan (Penanggung jawab IT Ps UIN 

Alauddin). 

Walaupun WiFi telah tersedia, tetapi jumlah kuota sangat terbatas. 

Bahkan tidak mungkin memenuhi kebutuhan daya aksesibilitas 

mahasiswa jika mengintegrasikan internet ke dalam pembelajaran 

(Thompson & Nadler, 2002). Bentuk teknologi informasi yang lain 

adalah software untuk laporan keuangan yang biasa digunakan untuk 

mengerjakan laporan pada setiap bulan. Software digunakan secara 

keseluruhan dalam ruang lingkup UIN Alauddin, seperti dijelaskan 

berikut ini. 

Ada software khusus yang sudah dirancang oleh pihak rektorat 

atau kantor pusat yang bisa diakses lewat internet, sehingga bisa 

dilihat langsung mana usulan atau permintaan lewat online 

setelah diinput oleh pihak berwenang, termasuk pemindahan 

rekening, ada juga usulan yang tidak diterima dengan alasan 

masih ada yang mau diperbaiki. Jika sudah ada usulan yang 

ditolak lalu sudah diperbaiki lalu masih ditolak seperti pagu 
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anggaran yang sudah tidak ada, misalnya anggaran honor yang 

sudah habis, maka anggaran tersebut akan dipending dan sistem 

pembayarannya juga dipending, misalnya pagu anggarannya 1 

milyar sementara anggarannya sudah melewati seperti Rp1.2 

milyar, maka yang Rp200 juta itu akan dipending karena itulah 

anggaran yang sudah masuk di RKA-KL (PUMK/Bendahara). 

Software yang dimaksud bukan hanya digunakan untuk membuat 

laporan, tetapi dapat pula digunakan untuk melihat dan memantau 

melalui internet sekalipun hanya dapat diakses oleh bagian keuangan 

pada unit lembaga masing-masing. Jadi, jenis teknologi informasi yang 

digunakan di Ps UIN mencakup CCTV, WiFi, dan software untuk 

membuat laporan keuangan, seperti terlihat pada gambar di bawah ini. 

Gambar 7.1. Jenis Teknologi Informasi pada Ps UINAM 

Terdapat tiga jenis teknologi informasi yang digunakan yakni CCTV yang 

digunakan dalam ruang yang cukup masif dan dikontrol di ruangan 

direktur, WiFi yang dapat diakses oleh seluruh mahasiswa, pegawai, 

dan dosen, dan software yang hanya terbatas pada laporan keuangan 

(Sutono, 2007). Ketiga jenis teknologi tersebut belum maksimal 

memenuhi kebutuhan mahasiswa, dosen, dan pegawai termasuk 

penggunaannya dalam proses pembelajaran.  

CCTV

WifiSoftware
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Pembelajaran Berbasis Teknologi 

Pelaksanaan pembelajaran dalam suatu organisasi belajar 

menggunakan teknologi walaupun masih didominasi oleh teknologi 

cetak berupa buku, handout, dan modul. Penggunaan peralatan 

elektronik juga menunjukkan jumlah yang masih terbatas (Chang et al., 

2015). Hal ini disebabkan oleh ketersediaan sarana dan prasarana 

yang terbatas, kemampuan dosen untuk menggunakannya, dan daya 

dukung yang tidak memadai. Walaupun begitu, jenis teknologi yang 

telah diintegrasikan dalam pembelajaran di Ps UIN berdasarkan hasil 

observasi adalah sebagai berikut. 

Gambar 7.2. Teknologi dalam Pembelajaran 

Gambar tersebut memperlihatkan bahwa jenis teknologi yang telah 

digunakan dalam pembelajaran adalah buku paket/teks, houdout, 

makalah, sebagai teknologi cetak, presentasi powerpoint (PPT) dengan 

menggunakan LCD (teknologi visual), laptop sebagai media, dan 

internet sebagai teknologi informasi dan komunikasi. Khusus 

penggunaan internet hanya digunakan oleh peserta didik untuk 

mencari tambahan sumber ketika menyusun makalah (Zhang, 2010). 

Sedangkan penggunaan internet dalam pelaksanaan pembelajaran 

belum terwujud. Artinya, selama pelaksanaan pembelajaran tidak 

Buku Paket

Handout

Makalah Jaringan Internet

Laptop

PPT dengan LCD
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menggunakan internet untuk mengakses secara langsung termasuk 

dalam menggunakan teknologi informasi dan komunikasi seperti radio 

online, video, gambar, animasi, blogger, twitter, youtube, wikipedia, dan 

sebagainya (Setiawan, 2018). Padahal fungsi utama dari integrasi 

internet dalam pelaksanaan pembelajaran adalah untuk memudahkan 

pendidik dan peserta didik mengakses secara online berbagai sumber 

belajar.  

Sistem Pendukung Peralatan Elektronik 

Keberhasilan suatu lembaga pendidikan dalam mengelola dan 

melaksanakan pembelajaran banyak ditunjang oleh ketersediaan 

sarana dan prasarana termasuk berbagai peralatan elektronik untuk 

menyimpan berbagai sumber belajar (Diklat Penjenjangan Ketua Tim, 

2001). Dukungan sarana laboratorium bahasa dan komputer, 

ketersediaan daya akses yang memadai, dan berbagai sumber online 

seperti kemudahan untuk memperoleh jurnal terakreditasi nasional 

dan internasional, artikel yang terindeks, e-book, termasuk tesis dan 

disertasi secara online, menjadi sesuatu yang sangat penting dalam 

menunjang keberhasilan proses pembelajaran (Riezebos dkk., 2009). 

Sayangnya daya dukung seperti ini belum tersedia dengan baik di Ps 

UIN Alauddin, seperti pernyataan berikut ini. 

Selama ini hanya menyerahkan hardcopy dan softcopy, kecuali 

disertasi yang akan dimuat ke jurnal maka softcopynya akan 

diambil, tetapi belum dilakukan database sesuai dengan 

komponen keilmuannya. Namun, sudah dirancang untuk 

dibuatkan semacam indeks buku atau kumpulan tesis dan 

disertasi seperti yang dimiliki UGM yang dibuat dalam sebuah 

buku lalu dijilid (Direktur Ps UIN Alauddin). 

Penyerahan softcopy tesis dan disertasi telah dilakukan dari tahun ke 

tahun, tetapi belum ter-database dengan baik. Sayangnya, softcopy 

tesis dan disertasi tersebut tidak dimuat secara online, sehing belum 

memungkinkan bagi mahasiswa dan dosen untuk mengakses 

kapanpun dan di manapun. Walaupun demikian, tesis dan disertasi 

yang baik langsung dibuat untuk dimuat dalam jurnal Ps UIN Alauddin. 
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Hal senada dikatakan pula bahwa: 

Kalau untuk tesis dan disertasi belum ada digitalisasi karena 

setahu saya para alumni wajib menyetor masing-masing 2 

rangkap serta softcopy dalam bentuk CD sesuai format yang 

disediakan perpustakaan. (Penanggung Jawab IT Ps UIN 

Alauddin). 

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa belum ada digitalisasi tesis 

dan disertasi yang memungkinkan bagi mahasiswa untuk 

mengaksesnya. Oleh karena itu, bagi mahasiswa yang ingin membaca 

tesis dan disertasi harus mengambil secara manual melalui 

perpustakaan Ps UIN Alauddin, seperti pernyataan di bawah ini. 

Sejauh ini tesis dan disertasi dibawa ke perpustakaan, apakah 

akan dijadikan database atau apalah saya belum tahu, tetapi 

tesis dan disertasi dikumpul di perpustakaan dan aksesnya itu 

secara manual (Anggota Tim Sembilan Ps UIN Alauddin). 

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa hingga saat ini, tesis dan 

disertasi baru dapat diakses dengan cara manual yang semuanya 

tersimpan di dalam perpustakaan (Argote & Miron-Spektor, 2011). 

Begitu pula ketika ditanyakan tentang dukungan laboratorium bahasa 

dan komputer, informan mengatakan belum tersedia, seperti jawaban 

di bawah ini.  

Setahu saya belum ada laboratorium bahasa dan komputer. Tiap-

tiap mahasiswa dan dosen membawa laptop sendiri (Penanggung 

Jawab IT Ps UIN Alauddin). 

Hingga saat ini penggunaan laboratorium dalam pembelajaran belum 

dapat diwujudkan karena keterbatasan sarana dan prasarananya. 

Bahkan dosen sangat membutuhkan ketersediaan sarana pendukung 

tersebut, seperti dikatakan sebagai berikut ini. 

Sebagai dosen, saya berpendapat bahwa laboratorium itu adalah 

yang vital, yang harus ada dalam setiap lembaga termasuk Ps 

UIN Alauddin. Bayangkan kalau tidak ada, begitu sulitnya kita 

mengakses pembelajaran dan mahasiswa yang tidak membawa 
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atau memilih komputer mestinya dapat menggunakan 

labaratorium (Dosen Bahasa Inggris Ps UIN Alauddin). 

Pelaksanaan pembelajaran menjadi sangat sulit dilakukan ketika 

sarana laboratorium tidak tersedia. Bahkan, pada setiap lembaga 

pendidikan termasuk Ps UIN Alauddin harus memiliki laboratorium 

bahasa ini. Ketika ditanyakan tentang jurnal online, e-book, dan 

berbagai sumber belajar online, salah seorang informan mengatakan 

seperti di bawah ini. 

Setahu saya itu masih diserahkan pada mahasiswa yang 

bersangkutan, yang jelas mereka diberi fasilitas WiFi meskipun 

tanpa arahan (Anggota Tim Sembilan Ps UIN Alauddin). 

Pernyataan ini menunjukkan bahwa Ps UIN Alauddin belum memiliki 

sumber belajar online yang dapat digunakan secara baik oleh 

mahasiswa sebagai tambahan sumber yang ada secara manual. Akses 

online diberikan sepenuhnya kepada mahasiswa secara mandiri, Ps 

hanya menyediakan WiFi yang dapat digunakan untuk mengakses 

sumber-sumber tersebut.  

Itu belum ada karena Ps di sini masih manual belum ada digital 

library (Anggota Tim Sembilan Ps UIN Alauddin).  

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa sumber-sumber seperti jurnal 

online, e-book, dan berbagai sumber online belum tersedia, hanya 

sumber manual yang dapat dimaksimalkan. Dengan begitu, sistem 

pendukung elektronik belum tersedia sehingga tingkat efektivitas dan 

efisiensi aksesibiltas sumber menjadi tidak memadai. Berdasarkan 

hasil observasi yang dilakukan peneliti, satu-satunya sistem pendukung 

peralatan elektronik adalah jurnal Ps yang baru terbit dan masih 

diakses secara terbatas melalui website UIN Alauddin. Jadi, aplikasi 

sistem teknologi tidak maksimal digunakan (Anglin & Morrison, 2000). 

Teknologi informasi yang tersedia terdiri atas CCTV, WiFi, dan software 

untuk administrasi keuangan. Teknologi yang digunakan dalam 

pembelajaran mencakup buku paket, handout, makalah, presentasi 

powerpoint dengan menggunakan laptop dan LCD, dan internet. 

Adapun sistem pendukung peralatan elektronik adalah jurnal Ps, tetapi 
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belum dapat diakses secara umum. 

Implikasi TIK dalam Sistem Informasi Manajemen Pendidikan 

Berdasarkan pembahasan tentang transformasi organisasi, 

pengelolaan sumber daya manusia, dan aplikasi TIK dalam 

pembelajaran, maka dapat dideskripsikan implikasinya dalam sistem 

informasi manajemen pendidikan  sebagai berikut: 

• Transformasi organisasi berdampak pada perubahan visi, misi

tujuan, budaya, strategi, dan struktur organisasi. Visi yang

dikembangkan boleh mengarah pada visi individu, terpisah dari

universitas, abstrak, hanya tertulis, dan terlalu panjang. Budaya

kerja yang dikembangkan adalah belajar bersama, teamwork,

kesadaran untuk maju, kaderisasi, komunikasi, dan membangun

kepercayaan. Strategi yang dikembangkan dalam membantu

kelancaran tugas dan tanggung jawab adalah melakukan revisi,

belajar semua bidang keilmuan, meningkatkan motivasi kerja,

mengatur waktu untuk belajar dan bekerja, memaksimalkan

belajar yang sesuai dengan bidang keahlian. Ciri struktur

organisasi menggunakan model hierarki sejajar dan sederhana,

birokrasi umum dan khusus, serta sentralistik yang berlaku

khusus pada bidang keuangan.

• Adapun yang terkait dengan pemberdayaan sumber daya

manusia merujuk pada pemberdayaan kepada staf, dosen, dan

mahasiswa. Sedangkan pemberdayaan kepada pengguna jasa

alumni, orang tua mahasiswa, dan masyarakat belum

dikembangkan. Pemberdayaan staf mencakup kegiatan

menyusun gambaran kerja, batas-batas kewenangan bidang

pekerjaan, menata dokumen administrasi atau kearsipan, dan

membuat kepanitiaan untuk setiap kegiatan. Pembinaan kepada

tenaga pendidik mencakup pelibatan dalam berbagai kegiatan

seperti pembukaan kuliah, kuliah umum, promosi, dan ramah

tamah. Pemberdayaan kepada mahasiswa mencakup memberi

informasi melalui brosur dan internet, pemberian perkuliahan

dan pembimbingan intensif, melayani pengurusan dan legalisasi

ijazah, dan pemberian akses untuk memperoleh publikasi jurnal.
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Sedangkan pemberdayaan kepada pengguna jasa alumni, orang 

tua mahasiswa, dan masyarakat belum dikembangkan. 

• Aplikasi sistem teknologi informasi pada umumnya terdiri atas

CCTV, WiFi, dan software untuk administrasi keuangan.

Teknologi yang menjadi sumber belajar mencakup buku paket,

handout, makalah, presentasi powerpoint dengan menggunakan

laptop dan LCD, dan internet. Sistem pendukung peralatan

elektronik dan proses digitalisasi sumber-sumber belajar online

adalah jurnal Ps, tetapi belum dapat diakses secara umum oleh

berbagai komponen. Sumber-sumber e-book, jurnal online,

digitalisasi tesis dan disertasi belum dikembangkan.

Berdasarkan beberapa pernyataan sebagaimana dijelaskan di atas, 

beberapa beberapa refleksi dapat diuraikan seperti: 

• Visi organisasi seharusnya merupakan visi bersama yang diketahui

dan dikuasai oleh seluruh komponen terkait. Dalam penyusunan

visi sebaiknya melibatkan berbagai pihak kemudian

diimplementasikan secara bersama melalui misi dan program

kerja organisasi. Budaya kerja harus tergambar melalui gambaran

kerja yang jelas dan rinci yang dilakukan melalui strategi

kooperatif dan kolaboratif.

• Pemberdayaan sumber daya manusia seharusnya menjadi bagian

yang integral dengan visi dan program organisasi. Semua unsur

yang melingkupi organisasi seharusnya mendapatkan

pemberdayaan yang maksimal, baik staf administrasi dan

akademik, dosen, Tim Sembilan, mahasiswa, masyarakat, maupun

pengguna jasa pendidikan.

• Penyediaan sumber, sarana dan prasarana seperti laboratorium

bahasa, laboratorium komputer, WiFi yang memadai, buku-buku

online, jurnal terakreditasi nasional dan internasional, serta

aksesibilitas tesis dan disertasi seharusnya dapat dikembangkan

sehingga dapat diakses di mana dan kapan saja. Integrasi

teknologi ke dalam pembelajaran harus menjadi bagian yang tidak

terpisahkan dalam setiap pelaksanaan pembelajaran termasuk

pelaksanaan pembelajaran jarak jauh yang memadukan teknologi
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sederhana dan teknologi canggih seharusnya tersedia pada Ps UIN 

Alauddin Makassar. 

Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa transformasi organisasi dilihat 

dari aplikasi teknologi informasi dan organisasi berimplikasi pada 

sistem informasi manajemen pendidikan, khususnya berkenaan 

dengan hal-hal sebagai berikut: 

• Rancangan visi, misi, tujuan, motto, dan program kerja yang

jelas dalam suatu organisasi untuk diimplementasikan secara

bersama-sama dapat membangun budaya kerja kolaboratif

dengan strategi kooperatif sehingga pencapaian tujuan

organisasi dapat diwujudkan dalam waktu yang sudah

direncanakan.

• Program pemberdayaan yang dilakukan secara bertahap dan

berkesinambungan akan dapat menciptakaan kualitas sumber

daya manusia yang dapat menyelesaikan setiap tugas yang

diberikan. Pencapaian program kerja dalam suatu institusi

pendidikan dapat diwujudkan dengan mudah jika ditunjang oleh

profesionalisme pegawai, kualitas dosen, kondisi

kepemimpinan yang kondusif, serta pelayanan kepada

mahasiswa, masyarakat, orang tua mahasiswa, dan pengguna

jasa pendidikan.

• Kualitas proses dan hasil pelaksanaan pembelajaran dapat

dihasilkan dengan baik manakala ditunjang dengan penyediaan

sarana, prasarana, atau fasilitas belajar yang baik. Penyediaan

sumber belajar yang memadai akan memudahkan aksesibiltas

sumber dengan kualitas tesis dan disertasi yang dapat memini-

malisasi terjadikan plagiarisme.



115 

Referensi 

Anglin, G. J., & Morrison, G. R. (2000). An analysis of distance 

education research: Implications for the instructional 

technologist. Quarterly Review of Distance Education, 1(3), 

189–194. 

Argote, L., & Miron-Spektor, E. (2011). Organizational learning: 

From experience to knowledge. Organization Science, 22(5), 

1123–1137. 

Chang, H.-Y., Wang, C.-Y., Lee, M.-H., Wu, H.-K., Liang, J.-C., 

Lee, S. W.-Y., Chiou, G.-L., Lo, H.-C., Lin, J.-W., & Hsu, C.-

Y. (2015). A review of features of technology-supported

learning environments based on participants’ perceptions.

Computers in Human Behavior, 53, 223–237.

Diklat Penjenjangan Ketua Tim. (2001). Sistem Informasi 

Manajemen (Edisi Kedu). Pusat Pendidikan dan Latihan 

Pengawasan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan. 

Globerman, S., & Vining, A. R. (1996). A framework for evaluating 

the government contracting-out decision with an application to 

information technology. Public Administration Review, 577–

586. 

Liebermann, D. G., Katz, L., Hughes, M. D., Bartlett, R. M., 

McClements, J., & Franks, I. M. (2002). Advances in the 

application of information technology to sport performance. 

Journal of Sports Sciences, 20(10), 755–769. 

PUTRI, R. J. (2010). Sistem Informasi Manajemen. Bandung: 

Penerbit Informatika Bandung. 

Riezebos, J., Klingenberg, W., & Hicks, C. (2009). Lean production 



116 

and information technology: connection or contradiction? 

Computers in Industry, 60(4), 237–247. 

Setiawan, T. (2018). Pemberdayaan sumber daya manusia sebagai 

instrumen peningkatan kinerja organisasi. Media Mahardhika, 

16(3), 430–442. 

Sutono, D. (2007). Sistem Informasi Manajemen. Pusdiklatwas 

BPKP. 

Thompson, L., & Nadler, J. (2002). Negotiating via information 

technology: Theory and application. Journal of Social Issues, 

58(1), 109–124. 

Turban, E., Rainer, R. K., & Potter, R. E. (2003). Information 

technology. Islamic Studies, 2(0). 

Yaumi, M. (2017). Organisasi Belajar pada Learning Center UIN 

Alauddin. Repositori UINAM. http://repositori.uin-

alauddin.ac.id/393/1/7.  

ORGANISASI_BELAJAR_PADA_LEARNING_CENTER.pdf 

Zhang, J. (2010). Technology-supported learning innovation in 

cultural contexts. Educational Technology Research and 

Development, 58(2), 229–243. 



117 

BAB 

VIII 

TIK DALAM PEMBELAJANRAN SEBAGAI SUB-
SISTEM INFORMASI MANAJEMEN 
PENDIDIKAN 

Latar Belakang 

Studi teknologi pendidikan telah mengalami perkembangan yang 

sangat pesat. Perkembangan ini dapat dilihat sejak diperkenalkan 

istilah media fisik seperti alat peraga, audiovisual, filmstrip, videotape 

berkembang menjadi video interaktif, satelit, teleconference, Internet, 

dan berbagai software pembelajaran lainnya (Stair & Reynolds, 2018). 

Sekarang dunia menjadi datar (the world is flat) kata Thomas L. 

Friedman seolah mengisyaratkan bahwa dunia pun sudah berubah 

seiring dengan perubahan dalam kehidupan manusia. Bahkan Evelyn 

Waugh berkata bahwa change is the only evidence of life, perubahan 

adalah pertanda kehidupan. 

Sebagai suatu disiplin ilmu yang terlahir dari perpaduan berbagai 

disiplin lain seperti komunikasi, psikologi, teknologi, dan pendidikan, 

teknologi pendidikan tidak bisa menghindar dari hadirnya perubahan 

dan bahkan menjadi bagian dari perancang perubahan itu sendiri. 

Menjadi perancang perubahan karena salah satu kajian teknologi 

pendidikan adalah difusi inovasi yang menuntut adanya proses imitasi, 

adopsi, adaptasi, modifikasi, kreasi, inovasi, dan integrasi (O’brien & 

Marakas, 2010). Sedangkan, integrasi adalah suatu upaya untuk 

melakukan penggabungan dua atau lebih elemen guna menghasilkan 

inovasi baru. Dengan kata lain bahwa mengintegrasikan teknologi 

informasi ke dalam pembelajaran adalah suatu upaya untuk 

menggabungkan teknologi informasi dengan teori-teori pembelajaran 

guna menghasilkan cara dan strategi baru dalam melaksanakan 

pembelajaran. 

Salah satu inovasi terbesar yang dialami bangsa ini di bidang 

komunikasi adalah dengan diluncurkan sistem komunikasi satelit 

domestik (satelit PALAPA) pada tanggal 16 Agustus 1976. Peluncuran 

satelit PALAPA tersebut telah memposisikan Indonesia menjadi suatu 
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negara Asia pertama yang memprakarsai bangkitnya sistem 

telekomunikasi dunia yang mulai diperkenalkan di Amerika Serikat 

pada tahun 1960an. Sejalan dengan hal ini, Indonesia menjadi negara 

berkembang pertama yang memiliki satelite domestik atau negara 

kedua setelah Kanada yang telah menggunakan satelit domestik yang 

dikenal dengan ANIK (Miarso, 2007). Bahkan Indonesia diklaim sebagai 

negara berkembang pertama yang mampu menggunakan dan sekaligus 

memiliki sistem komunikasi yang handal, enam tahun lebih awal dari 

India, dan sekitar satu dekade lebih dahulu dari negara-negara seperti 

Cina, Brazil, Meksiko, dan negara-negara Arab di Timur Tengah 

(Ibrahim, 2005). 

Kemajuan sistem telekomunikasi di Indonesia memang merupakan 

tuntutan hidup yang paling mendesak untuk menyatukan kelima pulau 

besar, 13,667 pulau kecil yang sudah diidentifikasi, dan sebanyak 

1.000 pulau yang telah didiami. Kemudian sistem telekomunikasi yang 

dibangun juga telah membawa dampak yang sangat berharga bagi 

pengembangan dan pemerataan kesempatan pendidikan di Indonesia 

(Yaumi, 2007). Berdirinya Universitas Terbuka (UT) pada tahun 1984 

adalah suatu upaya untuk mengakselerasi pengembangan sumber 

daya manusia di Indonesia. UT dibangun untuk menjalankan fungsi 

menyediakan akses bagi masyarakat Indonesia yang tidak dapat 

mengikuti pendidikan tinggi karena status ekonomi, keterbatasan daya 

jangkauan secara geografis. 

Dalam perkembangannya hingga saat ini, pendidikan jarak jauh 

menjadi simbol pembelajaran yang memadukan hasil rancangan 

teknologi canggih untuk tujuan menyampaikan pesan-pesan 

pendidikan. Hampir semua universitas di negara-negara maju dan 

banyak universitas di Indonesia telah menawarkan sistem pendidikan 

jarak jauh melalui sistem pembelajaran elearning. Sayangnya, 

pembangunan sistem telekomunikasi dan teknologi informasi di 

Indonesia tidak didesain khusus untuk maksud penyelenggaraan 

pendidikan yang berbasis teknologi informasi (Cai Dkk., 2021). Bahkan 

terkesan kedua sektor pendidikan dan telekomunikasi berjalan secara 

terpisah dan tidak saling terkait satu sama lain. Padahal negara 
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memiliki kewajiban untuk mengakselerasi tumbuh dan berkembangnya 

sistem komunikasi yang efektif dan mengembangkan sumber daya 

manusia melalui jalur-jalur pendidikan. 

Tulisan ini akan menyoroti integrasi teknologi informasi ke dalam 

pembelajaran dengan melihat sejauh mana landasan hukum mengatur 

kegiatan ini. Landasan teori integrasi teknologi ke dalam pembelajaran 

menjadi bagian penting dalam pembahasan ini. Di samping itu, peranan 

teknologi informasi dan strategi integrasi teknologi ke dalam 

pembelajaran dengan melihat berbagai kemungkinan dan kendala yang 

dihadapi dalam melakukan aktivitas integrasi teknologi ke dalam 

pembelajaran (Ismail & Hussin, 2017). Tulisan ini juga akan diakhiri 

dengan kesimpulan dan rekomendasi. Dengan demikian, akan terlihat 

gap antara teori di satu sisi dan praktek di sisi lain. Untuk lebih 

mengefektifkan pembahasan, penulis meletakkan landasan hukum dan 

landasan teori ke dalam bagian pendahuluan. 

Landasan Hukum 

Undang-undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2003 tentang 

SISDIKNAS (Pemerintah Republik Indonesia, 2003)  pada bagian 

kesepuluh tentang Pendidikan Jarak Jauh Pasal 31 mengatakan bahwa: 

(1) Pendidikan jarak jauh diselenggarakan pada jalur, jenjang, dan

jenis pendidikan.

(2) Pendidikan jarak jauh berfungsi memberikan layanan

pendidikan kepada kelompok masyarakat yang tidak dapat

mengikuti pendidikan secara tatap muka atau reguler.

(3) Pendidikan jarak jauh diselenggarakan dalam berbagai bentuk,

modus, dan cakupan yang didukung oleh sarana dan layanan

belajar serta sistem penilaian yang menjamin mutu lulusan

sesuai dengan standar nasional pendidikan.

(4) Ketentuan mengenai penyelenggaraan pendidikan jarak jauh

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3)

diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang 

informasi dan transaksi elektronik (Harianto & Unesa, 2013) pasal 40 
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mengenai peran pemerintah dan peran masyarakat menjelaskan 

bahwa: 

(1) Pemerintah memfasilitasi pemanfaatan Teknologi Informasi

dan Transaksi Elektronik sesuai dengan ketentuan Peraturan

Perundangundangan.

(2) Pemerintah melindungi kepentingan umum dari segala jenis

gangguan sebagai akibat penyalahgunaan Informasi Elektronik

dan Transaksi Elektronik yang mengganggu ketertiban umum,

sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Instruksi presiden republik Indonesia nomor 6 tahun 2001 tentang 

pengembangan dan pendayagunaan telematika di Indonesia 

(Indonesia, 2006) dalam pasal peningkatan kapasitas dan teknologi 

ayat 17 dan 18 mengatakan bahwa: 

• Pemerintah dalam perannya sebagai katalis dalam 

memfasilitasi komunikasi dan membangun konsesus antara 

pihak-pihak yang berkepentingan, menyadari pentingnya 

potensi pendayagunaan teknologi telematika untuk 

memperluas jangkauan dan meningkatkan kualitas pendidikan. 

Pemerintah bersama-sama dengan pihak-pihak terkait akan 

melaksanakan dan mendorong partisipasi sektor swasta dalam 

mengembangkan program-program belajar jarak jauh, serta 

memanfaatkan tawaran kerjasama internasional bagi 

keperluan peningkatan kemampuan teknis dan pembelajaran 

berkelanjutan bagi seluruh masyarakat. 

• Introduksi teknologi telematika dan pemanfaatannya sangat

penting, dan harus dimulai pada usia sedini mungkin, tanpa

diskriminasi dan mencakup semua jenjang dan jenis

pendidikan, sehingga telematika menjadi bagian yang penting

dalam sistem pendidikan. Kurikulum sekolah dan perguruan

tinggi akan disesuaikan secara bertahap mulai dari perguruan

tinggi dan sekolah menengah.

Rancangan Peraturan Pemerintah tentang pembinaan pemerintah 

terhadap penyelenggaraan sistem elektronik (Purwono, 2006) Bab II 

tentang penyelenggaraan sistem elektronik pasal Pasal 7 mengatakan 
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bahwa: Dalam pembinaan sistem elektronik, Pemeirntah membentuk 

Tim Koordinasi Telematika Nasional yang berfungsi mengkoordinasikan 

perencanaan, melakukan inisiatif, melaksanakan dan memfasilitasi 

pendayagunaan teknologi informasi di Indonesia. 

Landasan Teori 

Teori Computer-Mediated Communication 

Computer-Mediated Communication (CMC) atau dalam bahasa 

Indonesia diterjemahkan sebagai Komunikasi Mediasi Komputer (KMK) 

dipahami sebagai suatu teori yang membicarakan tentang transaksi 

komunikasi yang terjadi melalui penggunaan dua atau lebih komputer 

yang berjaringan. Sedangkan, istilah KMK secara tradisional merujuk 

pada komunikasi yang terjadi melalui format mediasi komputer seperti 

pesan cepat, e-mail, ruang chatting (bercakap), dan lain-lain. KMK juga 

telah banyak diterapkan pada bentuk lain dari interaksi yang 

berdasarkan teks seperti pesan teks. Penelitian tentang KMK lebih 

banyak difokuskan pada dampak sosial terhadap teknologi komunikasi 

yang didukung. Banyak penelitian menyangkut studi metakhir yang 

melibatkan jaringan sosial berdasarkan Internet yang didukung oleh 

software-software tertentu. 

Sekarang ini, KMK telah menjadi bagian dari kehidupan kita seharihari. 

Berbagai menelitian menunjukkan bahwa KMK bukanlah sesuatu yang 

netral karena dapat menyebakan berbagai perubahan dalam cara 

orang berkomunikasi dengan pihak lain. Selain itu, KMK juga telah 

membawa dampak yang begitu besar pada pola komunikasi dan 

jaringan sosial. Dengan demikian KMK berbeda dengan komunikasi 

face-to-face. KMK membatasi tingkat interaksi langsung, sinkronus, 

yang mengkin menyebabkan terjadi reduksi dalam interaksi. Lebih jauh 

dikatakan bahwa KMK dapat meminimalisir berbagai ketergantungan 

terhadap waktu dan tempat. 

Fokus kajian dalam teori KMK dapat dilihat lebih jauh melalui teori, 

karakteristik, dan pengaruh yang ditimbulkan. Pengaruh tersebut dapat 

diidentifikasi melalui persepsi orang terhadap sistem komunikasi 

berjaringan termasuk hubungan personal dan interpersonal antara 
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pebelajar dan pemelajar serta lingkungan di mana terjadinya proses 

pembelajaran yang diselenggrakan. Pengaruh ini juga dapat membawa 

dampak pada kehidupan sosial yang lebih besar dalam kehidupan 

bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Untuk lebih memahami 

tentang bagan teori, karakteristik, dan pengaruh Dalam hubungannya 

dengan teori tentang sosial presence (kehadiran sosial) ciri yang 

melekat pada sistem komunikasi menunjukkan adanya kedekatan 

komunikasi secara verbal dan mengharuskan penampakan secara fisik. 

Pengaruh yang ditimbulkan boleh jadi dapat menyentuh persepsi orang 

tentang isi komunikasi, adanya keakraban yang dapat dibangun antara 

satu orang dengan orang lain, dan terciptanya hubungan interpersonal 

antara semua pihak yang terlibat dalam komunikasi. 

Pendekatan Reduced Social Cues dapat menimbulkan komunikasi non-

verbal, kontak visual, isyarat patung, dan isyarat posisi. Pengaruh yang 

ditimbulkan berupa prilaku normatif, pengaruh sosial, kesadaran orang. 

Begitu pula dengan Social Identity Model of Deindividuation Effects 

(SIDE) Model Identitas Sosial Terhadap Pengaruh Deindiduasi dapat 

menimbulkan isyarat perorangan, isyarat kategori yang berdampak 

pada hubungan sosial. 

Teori Difusi Inovasi 

Teori difusi inovasi berhubungan dengan cara di mana ide-ide tentang 

teknologi baru, penciptaan yang baru, atau penggunaan baru terhadap 

ciptaan lama berpindah dari penciptaan pada penggunaan. 

Berdasarkan teori ini, inovasi teknologi dikomunikasikan melalui 

saluran-saluran tertentu, yang berlangsung pada suatu waktu, di antara 

anggota sistem sosial. Tahapan-tahapan yang harus dilakukan dalam 

melakukan inovasi teknologi adalah (1) adanya pengetahuan untuk 

mengetahui keberadaan dan memahami fungsi teknologi, (2) persuasi 

yang merujuk pada pembentukan sikap kesukaan terhadap inovasi, (3) 

keputusan untuk memiliki komitmen tentang adopsi, (4) implementasi 

yang menujuk pada penggunaan adopsi, dan (5) konfirmasi untuk 

mengkaji lebih jauh apakah adopsi akan dilanjutkan atau dihentikan.  



123 

Tahapan yang dimaksud merupakan saluran komunikasi dalam 

melakukan adopsi inovasi. Jika disederhanakan, tahapan dalam difusi 

inovasi terdiri atas pengetahuan (knowledge), persuasi (persuation), 

keputusan (decision), implementasi (implementation, dan konfirmasi 

(confirmation).   

Pada tahapan keputusan menunjukkan bahwa alternatif pilihan dapat 

berupa menerima atau menolak adopsi. Jika keputusan inovasi 

diterima, maka dapat melanjutkan proses adopsi atau mungkin 

menerima dengan tidak melanjutkan. Sedangkan apabila adopsi 

ditolak, maka kemungkinan yang dapat dilakukan adalah melakukan 

adopsi kemudian atau penolakan itu akan berlanjut hingga berada 

pada suatu posisi di mana penolakan berlanjut secara terus menerus. 

Dalam hubungan dengan diterima atau ditolaknya suatu adopsi, 

kategori adopter dapat diklasifikasi sebagai berikut: 

• Innovator yang digambarkan sebagai orang yang berani dan

suka berpetualang (venturesome). Berani untuk menerima dan

langsung melakukan inovasi.

• Early adopter yang digambarkan sebagai orang yang

mengedepankan penghargaan kepada suatu inovasi baru.

Dengan demikian, tingkat ini merupakan suatu tingkat yang

cepat menerima adopter.

• Early majority yang dipahami sebagai orang yang selalu berhati-

hati dan tidak terburu-buru untuk menerima atau menolak suatu

inovasi.

• Late Majority adalah orang yang mengalami keraguan dan

belum berani untuk mengambil keputusan apakah inovasi harus

diterima atau ditolak. Orang pada tingkat ini cenderung

memandang suatu inovasi secara skeptik.

• Laggard yang digambarkan sebagai kelompok tradisional yang

tidak mau menerima perubahan atau inovasi walaupun dibujuk

atau dijelaskan pemanfaatan inovasi bagi kehidupan social

masyarakat. Kelompok ini disubut juga kelompok traditional.

Di sinilah diperlukan peranan pihak lain dalam proses inovasi. Pihak 

lain yang dimaksud adalah pertama, pemimpin opini ( opinion leaders) 
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yang dapat memberi pengaruh proses inovasi terhadap perilaku pihak 

lain, kedua change agents (agen-agen perubahan), yang secara positif 

member pengaruh pada keputusan difusi dengan mengembangkan 

peran mediasi antara agen perubahan dan sistem social. Ketiga, 

pembantu perubahan (change Aides) yang mengimbangi agen 

perubahan, yang memiliki hubungan intensif dengan klien yang 

sebenarnya tidak memiliki kompetensi yang yang memadai tetapi 

sangat dipercaya dalam memainkan peranan dalam proses menerima 

atau menolak inovasi.(Pijpers et al., 2010). 

Teori Komunikasi 

Teori ini membicarakan tentang sinyal di mana sistem komunikasi 

menekankan pada proses pengolahan yang diberikan pada sinyal. Teori 

ini sangat berguna dalam melakukan analisis sinyal, tapi tidak 

memberikan suatu spesifikasi yang jelas tentang apa yang dimaksud 

dengan informasi. Dalam tulisan ini akan dijelaskan tentang bagaimana 

mengukur informasi dan apa kaitannya dengan bandwidth dan S/N 

(signal to noise ratio). Untuk mendapatkan sudut pandang yang lebih 

luas dalam teori komunikasi, Claude Shannon melakukan suatu 

pendekatan radikal yang disebutnya sebagai “A Mathematical Theory of 

Communication (Teori Komunikasi matematik). Idenya adalah: diberikan 

suatu sumber pesan, bagaimana pesan tersebut sebaiknya disajikan 

untuk mendapatkan sistem transmisi yang handal melalui suatu 

saluran komunikasi yang mempunyai batasan-batasan fisik? Shannon 

lebih fokus pada informasi pesan dibandingkan sinyalnya. Pendekatan 

ini kemudian dikenal sebagai Teori Informasi. Terdapat tiga konsep 

dasar dalam teori informasi, yaitu sumber informasi atau pesan, 

sumber suara, dan penerima sumber. 

Sumber encoder menyesuaikan sumber dengan suatu saluran ekivalen 

yang bebas suara dengan asumsi kecepatan sumber informasi tidak 

melebihi kapasitas saluran. Dalam sistem komunikasi digital, pesan 

yang dikeluarkan oleh sumber umumnya dikonversikan menjadi suatu 

bentuk lain yang lebih efisien. Proses tersebut dilakukan dalam sumber 

encoder, di mana informasi dari sumber dikonversikan menjadi deretan 

digit biner yang efisien dengan jumlah digit biner yang digunakan dibuat 
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sedikit mungkin. Saluran yang digunakan pada dasarnya adalah saluran 

gelombang kontinyu (saluran analog). Saluran ini tidak bisa secara 

langsung mentransmisikan deretan digit biner dari sumber. Untuk itu 

diperlukan perangkat untuk mengkonversikan informasi digital menjadi 

informasi dalam bentuk gelombang yang sesuai dengan karakteristik 

saluran yang dipergunakan. Perangkat seperti ini disebut modulator, 

yang merupakan bagian dari pengkodean saluran informasi. 

Secara umum, tidak ada saluran yang ideal. Semua saluran bisa 

mempunyai karakteristik respon frekuensi yang tidak ideal. Selain itu, 

adanya noise (suara) dan interferensi akan merusak sinyal informasi. 

Contohnya adalah thermal noise dalam perangkat komunikasi dan 

crosstalk (interferensi) dari saluran yang berdekatan. Gangguan-

gangguan ini akan mengakibatkan kesalahan (error) dalam penerimaan 

sinyal. Fungsi kedua dari pengkodean saluran adalah untuk 

meningkatkan kehandalan transmisi dalam kehadiran noise dan 

interferensi. Fungsi ini dilakukan dengan memberikan bit-bit tambahan 

(redundancy) dalam deretan digit biner sinyal informasi untuk 

menanggulangi efek merusak yang disebabkan oleh noise dan 

interferensi. Misalnya adalah penggunaan kode pengulang (repetition), 

di mana suatu digit biner diulang sebanyak m kali. Untuk m = 3, maka 

digit 1010 akan menjadi 111000111000. 

Metode yang lebih baik dilakukan dengan mengkodekan deretan k 

jumlah bit menjadi n-bit yang disebut codeword, dengan fungsi 1-1, di 

mana n-bit codeword bersesuaian dengan hanya satu k-bit informasi. 

Fungsi-fungsi seperti ini disebut error control coding dengan tujuan 

supaya penerima bisa mengontrol jika ada kesalahan dalam 

penerimaan informasi. Bit-bit tambahan yang diberikan akan 

memperbesar bandwidth dengan rasio n/k. Kebalikan dari rasio ini, 

k/n, disebut dengan kecepatan kode (code rate).  

Konsep Teknologi Informasi dan Komunikasi 

Istilah teknologi informasi dalam bahasa Indonesia sering disingkat 

dengan TI, yang dikenal juga sebagai telematika. Dalam bahasa Inggris 

sangat umum digunakan istilah information technology atau disingkat IT 
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yang sering juga diberikan istilah infotech. Banyak definisi teknologi 

informasi telah diberikan oleh para ahli. Di antara mereka ada yang 

mengawali definisinya dengan memisahkan antara teknologi dan 

informasi, kemudian memberi definisi secara menyeluruh tentang 

teknologi informasi. Sebagian lainnya langsung member definisi tanpa 

merujuk pada pengertian teknologi dan informasi. Di sini, penulis 

langsung memberi definisi tentang teknologi informasi dan tidak harus 

kembali untuk melihat pengertian teknologi dan informasi. Hal ini 

dilakukan bahwa teknologi dan informasi bukanlah suatu disiplin ilmu 

yang berdiri sendiri, melainkan satu kesatuan frase yang membangun 

satu pengertian yang merujuk pada satu disiplin yang bernama 

teknologi informasi atau information technology. 

Seperti dijelaskan dalam Information Technology Association of America 

(ITAA), yang dimaksud dengan teknologi informasi adalah ilmu yang 

mempelajari tentang desain, pengembangan, implementasi, 

manajemen sistem informasi yang berbasiskan komputer, khususnya 

aplikasi software dan hardware. Teknologi Informasi menurut definisi ini 

berhubungan dengan penggunaan komputer secara elektronik dan 

software komputer untuk mengubah, menyimpan, memproteksi, 

memproses, mentransmisi, dan memanggil kembali segala informasi 

secara aman. 

Sejalan dengan definisi yang dikemukakan oleh Information Technology 

Association of America (ITAA) tersebut, Association of educational 

communication technology (AECT) memberikan definisi tentang 

teknologi pembelajaran, yaitu teori dan praktek desain, pengembangan, 

pemanfaatan, manajemen, dan evaluasi terhadap proses dan sumber-

sumber belajar. Teori yang dimaksud dalam definisi tersebut mencakup 

konsep, konstruksi, prinsip, dan proposisi yang berkontribusi pada 

batang tubuh ilmu pengetahuan. Sedangkan, praktek melibatkan 

aplikasi ilmu pengetahuan untuk mengatasi persoalan yang dihadapi. 

Lebih jauh teknologi informasi adalah teknologi yang menggabungkan 

komputasi (komputer) dengan jalur komunikasi yang membawa data, 

suara, atau. Teknologi informasi ini merupakan subsistem dari sistem 

informasi terutama dalam tinjauan teknologi. 
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Teknologi informasi adalah studi atau penggunaan peralatan 

elektronika, terutama komputer, untuk menyimpan, menganalisa, dan 

mendistribusikan apa saja termasuk kata-kata,bilangan dan gambar. 

Teknologi informasi mencakup perangkat keras, perangkat lunak untuk 

melaksanakan satu atau sejumlah tugas pemrosesan data seperti 

menangkap, mentransmisikan, menyimpan, mengambil dan 

memanipulasi atau menampilkan data. Selain itu, teknologi informasi 

tidak hanya terbatas pada teknologi komputer (perangkat keras dan 

perangkat lunak) yang digunakan untuk memproses dan menyimpan 

informasi, melainkan juga mencakup teknologi komunikasi untuk 

mengirimkan informasi. 

Berdasarkan definisi tersebut, teknologi informasi dipandang sebagai 

segala bentuk teknologi yang diterapkan untuk memproses dan 

mengirimkan informasi dalam bentuk elektronik. Berbagai bentuk 

teknologi ini dapat diintegrasikan dan diimplementasikan dalam 

pembelajaran guna menfasilitasi belajar secara efektif dan efisien. Hal 

ini merupakan aplikasi sistematis ilmu pengetahuan ilmiah untuk 

mempraktekan tugas-tugas yang akan dilakukan. Dalam hubungannya 

dengan belajar atau pembelajaran, IT dapat digunakan untuk 

pengembangan pengetahuan baru, keterampilan, dan sikap serta 

prilaku seorang individu dalam berinteraksi dengan lingkungan dan 

informasi. 

Pentingnya Teknologi Informasi dalam Pembelajaran 

Tidak dapat dipungkiri bahwa perkembangan teknologi informasi telah 

membawa dampak yang begitu besar dalam dunia pendidikan. 

Setidaknya ada lima pergeseran yang dapat diiden tifikasi dalam 

hubungannya dengan proses pembelajaran. Kelima pergeseran yang 

dimaksud dapat dijabarkan sebagai berikut: 

• Pergeseran dari pelatihan ke penampilan,

• Pergeseran dari ruang kelas ke ruangan maya yang dapat

berlangsung kapan dan di mana saja,

• Pergeseran dari kertas ke “on line” atau saluran,

• Pergeseran fasilitas fisik ke fasilitas jaringan kerja,

• Pergeseran dari waktu siklus ke waktu nyata.
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Pergeseran ini telah membawa pengaruh pada perubahan pola, 

metode, dan strategi penyajian pembelajaran di samping pendekatan 

yang digunakan juga ikut bergeser. Untuk memahami lebih jauh tentang 

pendekatan yang sering digunakan dalam pembelajaran, dapat dikaji 

melalui akronim waktu (time) dan tempat (place)19 Pendidikan yang 

menerapkan same time- same place (waktu yang sama – tempat yang 

sama), different time – same place (waktu yang berbeda - tempat yang 

sama), same time – different place (waktu yang sama – tempat yang 

berbeda), dan different time – different place (waktu yang berbeda – 

tempat yang berbeda). 

Model pendidikan traditional (f2f pendidikan) mengambil ciri waktu 

yang sama – tempat yang sama, yang menjadi guru sebagai pusat 

belajar. Artinya, guru yang mengendalikan segala sesuatu yang terkait 

dengan pelaksanaan pendidikan. Pendidikan yang menggunakan 

pendekatan waktu yang berbeda - tempat yang sama menawarkan 

proses kemandirian dalam belajar seperti yang terjadi pada pusat 

belajar, media center, atau laboratorium komputer di mana siswa dapat 

memilih waktu menurut kesiapan mereka sendiri. 

Kedua pendekatan pendidikan yang terakhir di atas, yakni: (1) waktu 

yang sama – tempat yang berbeda, dan (2) waktu yang berbeda – 

tempat yang berbeda menggunakan sistem telekomunikasi dalam 

penyampaian pesan-pesan pendidikan. Kedua model inilah 

menggunakan komputer untuk menghubungkan ruangan kelas lokal 

yang menghadirkan guru dan murid dengan siswa/mahasiswa yang 

berada pada ruangan kelas jarak jauh. Selanjutnya, model pendidikan 

pada waktu yang sama – tempat yang berbeda, juga menggunakan 

basis satelit, video kompres, viber-optic. Sedangkan untuk model 

pendidikan pada waktu yang berbeda – tempat yang berbeda, 

menggunakan World Wide Web (www) untuk menjadi sumber belajar. Di 

sini siswa/mahasiswa dapat mengakses materi pembelajaran kapan, 

dan di mana saja mereka berada. Model yang terakhir ini disebut 

asynchrounous distance education, model pendidikan jarak jauh 

asingkronous. 
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Penggunaan media-media komunikasi seperti telepon, komputer, 

internet, e-mail, dsb telah membangun suatu model interaksi yang 

terbangun dalam proses pembelajaran sekarang ini. Interaksi antara 

guru/dosen dan siswa/ mahasiswa tidak hanya dilakukan melalui 

hubungan tatap muka tetapi juga dilakukan dengan menggunakan 

media-media tersebut. Dengan adanya teknologi informasi sekarang ini 

guru/dosen dapat memberikan layanan tanpa harus berhadapan 

langsung dengan maha/siswa. Demikian pula maha/siswa dapat 

memperoleh informasi dalam lingkup yang luas dari berbagai sumber 

melalui cyber space atau ruang maya dengan menggunakan komputer 

atau internet. Hal yang paling mutakhir adalah berkembangnya apa 

yang disebut “cyber teaching” atau pengajaran maya, yaitu proses 

pengajaran yang dilakukan dengan menggunakan internet. Istilah lain 

yang makin poluper saat ini ialah e-learning yaitu satu model 

pembelajaran dengan menggunakan media teknologi komunikasi dan 

informasi khususnya internet. 

E-learning merupakan satu penggunaan teknologi internet dalam

penyampaian pembelajaran dalam jangkauan luas yang belandaskan 

tiga kriteria yaitu: 

• E-learning merupakan jaringan dengan kemampuan untuk

memperbaharui, menyimpan, mendistribusi dan membagi

materi ajar atau informasi,

• Pengiriman sampai ke pengguna terakhir melalui komputer

dengan menggunakan teknologi internet yang standar,

• Memfokuskan pada pandangan yang paling luas tentang

pembelajaran di balik paradigma pembelajaran tradisional.

Pemanfaatan E-learning dalam pembelajaran sebenarnya merupakan 

suatu langkah strategis untuk menggali potensi yang di bawah manusia 

sejak lahir karena dapat mengkonstruksi pengetahui melalui 

pemanfaatan berbagai sumber belajar. Melalui pembelajaran e-learning 

membangun manusia seutuhnya menjadi suatu hal yang sangat multak. 

Keutuhan manusia dapat dilihat dari aspek jasadiyah yang berkembang 

menjadi keterampilan yang harus dimiliki untuk mbisa 

mengembangkan dan memanfaatkan teknologi. Di samping itu, 
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penajaman aspek spiritual pun dapat diwujudkan melalui penggunakan 

teknologi untuk mengungkap hakekat sesuatu yang tidak dapat 

ditangkap oleh panca indera seperti yang dilakukan oleh Ary Ginanjar 

dalam program ESQnya. Dengan demikian, e-learning telah mengangkat 

harkat dan martabat manusia sehingga bias menjadi manusia 

seutuhnya baik menyangkut aspek jasadiyah maupun aspek 

rohaniahnya. 

Pada saat ini e-learning telah berkembang dalam berbagai model 

pembelajaran yang berbasis TIK seperti: CBT (Computer Based 

Training), CBI (Computer Based Instruction), Distance Learning, 

Distance Education, CLE (Cybernetic Learning Environment), Desktop 

Videoconferencing, ILS (Integrated Learning Syatem), LCC (Learner-

Centered Classroom), Teleconferencing, WBT (Web-Based Training), 

dsb. Kalau demikian, apa pentingnya teknologi informasi dalam 

pembelajaran?   

Untuk menjawab pertanyaan ini perlu memerhatikan 

manfaat teknologi informasi dalam pendidikan, seperti: 

1. Mengembangkan E- Learning (E-dukasi)

2. Mendukung terciptanya kursus online

3. Menfasilitasi terbangunnya sistem tutorial bagi pendidikan jarak

jauh.

4. Membuka Perpustakaan Elektronik

5. Pembelajaran dengan menggunakan alat bantu komputer.

Sejak Tahun 2002, Pusat Teknologi Informasi dan Telekomunikasi 

(Pustekkom) bekerjasama dengan Direktorat Pendidikan Menengah 

dan Direktorat Pendidikan keterampilan mengembangan program e-

learning yang disebut dengan “e-dukasi”. Tujuan diselenggarakan 

program ini adalah untuk memperbaiki kualitas pendidikan menengah 

dan pendidikan keterampilan melalui penggunaan Internet. Kerjasama 

tersebut mendapat sambutan baik dari PT Telkom, bagian penelitian 

dan aplikasi teknologi Asosiasi Provider Indonesia, Jaringan informasi 

sekolah, dan Detik.com, dan pemantau teknologi informasi komunikasi. 

Pada tahap awal, materi pembelajaran diarahkan pada mata pelajaran 

Matematika, Fisika, Kimia, Biologi, Elektronik, dan teknologi informasi. 



131 

Untuk menyelenggarakan kursus online, beberapa universitas swasta 

telah menyediakan perkuliahan melalui Internet untuk beberapa mata 

kuliah. Salah satu universitas swasta yang telah menawarkan kuliah 

online tersebut adalah Universitas Kristen Petra Surabaya. Sedangkan 

universitas yang telah melaksanakan sistem tutorial secara online 

adalah Universitas Terbuka Indonesia. 

Kerjasama di bidang program riset dengan menyediakan sistem 

kolaborasi melalui penggunaan teknologi informasi juga sudah 

dilaksanakan di beberapa Perguruan Tinggi seperti Institut Teknologi 

Bandung (ITB), Institut Pertanian Bogor (IPB), Universitas Gadjah Mada 

(UGM), dan Universitas Diponegoro. Sekarang ini, ada suatu jaringan 

perpustakaan elektronik yang bernama Jaringan perpustakaan Digital 

Indonesia yang menghubungkan perpustakaan elektronik dari 

perpustakaan pusat ITB, PPS ITB, Projek pengembangan Universitas-

universitas Indonesia Timur (Projek CIDA) which is a network of 

electronic libraries from the ITB central library (Digital Library), the Post-

Graduate Study Library of ITB, the Research Institute of ITB, 

perpustakaan pusat Universitas Brawijaya Malang, perpustakaan 

Universitas Muhammaddiyah Malang, perpustakaan Universitas Islam 

(yang didukung oleh Universitas McGill Kanada) dan Data Bank Sentral 

Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Jakarta. Jaringan 

Perpustakaan digital Indonesia dimaksudkan untuk meningkatkan 

kualitas alumni universitas, meningkatkan sharing informasi antara 

institusi lembaga tinggi di Indonesia. Sayangnya, sistem jaringan 

perpustakaan seperti tersebut belum sampai ke wilayah timur 

Indonesia. 

Terakhir adalah pembelajaran dengan menggunakan alat bantu 

komputer dengan menggunakan program pembelajaran off-line, yang 

tidak tergantung pada jaringan Internet. Pusat Informasi dan Teknologi 

Komunikasi (PUSTEKKOM) telah mengembangkan materi pembelajaran 

berbasiskan alat bantu komputer yang secara interaktif dapat dipelajari 

oleh siswa tanpa atau dengan bantuan instruktur yang minim. 

Terdapat beberapa jenis teknologi informasi yang biasa digunakan 

dalam pembelajaran, seperti; Surat Elektronik (E-mail), HP, Kamera 
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digital, MP3 Players, Web Sites, Wikipedia, YouTube.com, Blogging, and 

Podcasting. Ketiga teknologi terakhir ini telah banyak mempengaruhi 

pandangan dan persepsi manusia seluruh dunia dengan begitu cepat.24

YouTube.com adalah website untuk mensharing video di mana 

pengguna dapat mengupload melihat, dan membagi video klip YouTube 

dibuat pada pertengahan bulan Januari 2005 oleh tiga pegawai paypal.

Lebih jauh dijelaskan bahwa terdapat 100 juta video yang diputar 

setiap hari, 65,000 video baru yang dimuat, lebih dari 13 juta 

pengunjung setiap bulan, 58% of video di Internet dinonton melalui 

YouTube, Pengguna kebanyakan berumur 18 sampai 35 tahun, dan 

terjual sebanyak 1,6 juta dolar (US) pada tahun 2006.  

Blog atau webblog adalah suatu bentuk website yang menggunakan 

software tertentu yang latar belakang nya sudah didesain. Blog adalah 

website di mana jalan masuknya telah ditulis menurut aturan krologis 

dan umumnya dimunculkan bukan atau tidak mengikuti aturan krologis. 

Blog adalah website yang digunakan untuk menerbitkan hasil karia 

pribadi.27 Dalam hubungannya dengan penggunaan web-blog, terdapat 

12 juta orang Amerika menulis blogs, 54 juta orang Amerika membaca 

blogs, membolehkan penulismenulis untuk audiens, mudah didapat 

oleh setiap orang. Pada pertengahan tahun 2005 terdapat 70 juta 

webblog telah dibuat, 6% dari penduduk Amerika telah menulis Blog, 

16% dan telah membaca blog-blog yang ada. 

Podcasting adalah website yang dapat digunakan untuk menyimpan 

dan merancang radio sendiri. File audionya disimpan berdasarkan 

subskrepsi yang dapat dijadikan sebagai tempat teater penulis dan 

dapat merekam proses belajar mengajar dalam ruangan kelas. Selain 

podcasting terdapat juga Google Earth yang merupakan peta browser 

geografi – suatu alat yang sangat bagus untuk melihat menciptakan, 

dan mensharing file-file interaktif yang berisi informasi lokasi khusus 

secara visual.29 Google earth juga telah mampu mendeteksi berbagai 

fenomena alam yang terjadi di belahan bumi mana pun di dunia ini. 

Seperti yang diamati sendiri oleh penulis dalam mendeteksi gunung 

berapi yang terdapat dalam tingkat kedalaman 3000 kaki di bawah laut 

di sekitar kota Bengkulu. Ketika surat kabar Bengkulu Post 
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memberitakan bahwa terdapat gunung berapi di bawah laut di kota 

Bengkulu, dengan bantuan satelit yang terdapat dalam google earth, 

kita dengan mudah menyaksikan tempat beradanya gunung berapi 

yang dimaksud. Jika, google earth diintegrasikan ke dalam 

pembelajaran geografi misalnya, maka maha/siswa akan dapat 

melakukan investigasi dengan mudah apa yang secara goegrafis dapat 

ditelusuri. 

Integrasi IT ke dalam Pembelajaran 

Secara pragmatis, konsep E-learning telah menjadi bagian yang tak 

terpisahkan dengan model pembelajaran multisumber sekarang ini. 

Namun, upaya untuk mengintegrasikan teknologi ke dalam 

pembelajaran masih menemui kendala yang begitu besar. Kendala 

yang dimaksud terkait dengan tidak seiringnya kemajuan di bidang 

teknologi informasi di satu sisi dengan kemajuan di bidang teori-teori 

pendidikan di sisi lain. Akibatnya, sering kedua disiplin ilmu ini berjalan 

secara terpisah. Artinya, keinginan para teknolog informasi untuk 

mengintegrasikan teknologi ke dalam pembelajaran terhambat dengan 

tidak digunakannya teori-teori pembelajaran dalam teknologi informasi. 

Sebaliknya, kemampuan untuk mengembangkan teoriteori 

pembelajaran yang dilakukan dalam pendidikan sering dihambat oleh 

terbatasnya pengetahuan dan keterampilan dalam menggunakan 

teknologi informasi. 

Selanjutnya, pemanfaatan teknologi informasi dalam pembelajaran 

belum banyak mengintegrasikan Surat Elektronik (E-mail), Kamera 

digital, MP3 Players, Web Sites, Wikipedia, Podcasting, YouTube, 

Blogging, dan sistem teleconference yang memanfatkan software 

online seperti Skype (Ismail & Hussin, 2017). Email hanya digunakan 

sebagai media komunikasi untuk mensharing informasi dan 

menanyakan khabar. Begitu pula ruang chatting (komunikasi 

sinkronous secara elektronik melalui Internet) belum didesain khusus 

untuk menyampaikan pesan-pesan pendidikan secara formal (Naeem, 

2021). Juga, pemanfaatan video pembelajaran dan berbagai jenis video 

lainya yang tersimpan dalam YouTube yang berfungsi untuk mensharing 

video di mana pengguna dapat mengupload melihat, dan membagi 
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video klip, belum terintegrasi dengan baik dalam pembelajaran. 

Pemanfaatan youtube baru sebatas mengupload untuk sekedar 

menyimpan hasil rancangan agar pihak lain yang berada di mana pun di 

dunia dapat mengakses.  

Sayangnya, penggunaan Youtube ini di Indonesia belum dirancang dan 

diintegrasikan untuk kebutuhan pembelajaran yang sewaktu-waktu 

dapat diakses. Hampir semua rancangan video baru merupakan wadah 

hiburan semata. Walaupun teknologi informasi telah diintegrasi pada 

pembelajaran pada beberapa sekolah, berbagai aspek seperti aspek 

agama, umur, kultur, latar belakang sosio-ekonomi, interes, 

pengalaman, level pendidikan menjadi hal yang sangat diperhitungan. 

Hal ini dilakukan untuk meminimalisir ketidakberterimaan 

penggunakan teknologi karena alasan yang sifatnya ideologis dan 

dogmatis. 

Di samping itu, pada saat pengembangan sistem pembelajaran, sering 

tidak memperhatikan tentang disain dan pengembangan sistem, 

interactivity, active learning, visual imagery, dan komunikasi yang 

efektif. Padahal proses pengembangan pembelajaran untuk pendidikan 

jarak jauh harus melalui tahap perancangan, pengembangan, evaluasi, 

dan revisi. Dalam mendesain pendidikan jarak jauh yang efektif, harus 

diperhatikan, tidak saja tujuan, kebutuhan, dan karakteristik dosen dan 

mahasiswa atau guru dan siswa, tetapi juga kebutuhan isi dan 

hambatan teknis yang mungkin terjadi. Revisi dilakukan berdasarkan 

masukan dari instruktur, spesialis pembuat isi, dan mahasiswa selama 

dalam proses berjalan. Keberhasilan sistem pendidikan jarak jauh 

antara lain ditentukan oleh adanya interaksi antara dosen dan 

mahasiswa, antara mahasiswa dan lingkungan pendidikan, dan antara 

mahasiswa. Partisipasi aktif peserta pendidikan jarak jauh 

mempengaruhi cara bagaimana mereka berhubungan dengan materi 

yang akan dipelajari. 

Pembelajaran lewat televisi dapat memotivasi dan merangsang 

keinginan dalam proses pembelajaran. Namun, jangan sampai terjadi 

distorsi karena adanya hiburan. Harus ada penyeleksian antara 

informasi yang tidak berguna dengan yang berkualitas, menentukan 
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mana yang layak dan tidak, mengidentifikasi penyimpangan, 

membedakan fakta dari yang bukan fakta, dan mengerti bagaimana 

teknologi dapat memberikan informasi berkualitas. Desain instruksional 

dimulai dengan mengerti harapan pemakai, dan mengenal mereka 

sebagai individual yang mempunyai pandangan berbeda dengan 

perancang sistem. Dengan memahami keingingan pemakai maka dapat 

dibangun suatu komunikasi yang efektif. 

Untuk dapat mengintegrasikan semua komponen teknologi informasi 

seperti telah dijelaskan di atas, perlu dijabarkan beberapa teori dan 

model integrasi teknologi ke dalam pembelajaran. Pada bagian 

sebelumnya telah dipaparkan beberapa teori dalam komunikasi. Salah 

satu teori yang dapat digunakan dalam integrasi teknologi ke dalam 

pembelajaran adalah teori difusi inovasi. Teori ini bukan saja 

memberikan kerangka dasar dalam mengadopsi dan mengintegrasi, 

melainkan juga beberapa strategi dan skenario yang dapat memberikan 

kemudahan dalam melakukan integrasi. Dalam mengintegrasikan 

teknologi ke dalam pembelajaran, para integrator atau adopter perlu 

malakukan lima fase dalam integrasi, yakni (1) menentukan 

keuntungan relatif, (2) memutuskan tujuan dan penilaian, (3) 

mendisain strategi integrasi, (4) mempersiapkan lingkungan 

pembelajaran, (5) mengevaluasi dan merevisi strategi integrasi. 

Dalam menentukan keuntungan relatif, perlu menjawab pertanyaan 

seperti ”mengapa menggunakan metode berdasarkan teknologi?” 

Pertanyaan ini harus dijawab dengan menganalisis pertama, tingkat 

keberteriamaan (compatibility) baik dilihat dari perspektif nilai-nilai 

budaya dan keyakinan maupun dari sudut pandang yang 

menggambarkan kebaikan bagi guru,murid, dan seluruh komponen 

yang terkait. Juga terkait dengan kesesuaian antara teknologi yang 

diintegrasikan dengan kondisi real lingkungan di mana diterapkan 

teknologi. Kedua, tingkat kesulitan (complexity) yang menggambarkan 

kemudahan dalam menggunakannya untuk kebutuhan pembelajaran. 

Ketiga, ketercobaan (triability) dalam penerapaannya yang merujuk 

pada apakah sudah dapat diterapkan sesuai kondisi lingkungan 

sebelum mengambil keputusan final. Keempat, keterhandalan dalam 
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pengamatan yang merujuk pada tingkat keberterimaan pada pihak lain 

yang sudah pernah melaksanakan ujicoba. 

Integrasi teknologi juga perlu menentukan tujuan dan penilaian yang 

dapat dikembangkan dengan menjabarkan pertanyaan bagaimana 

mengetahui bahwa pemelajar sudah melakukan aktivitas belajar? 

Untuk merancang tujuan dan menentukan penilaian dapat 

menggunakan daftar ceklis kinerja, ceklis kriteria, dan rubrik. Dengan 

menggunakan instrumen tujuan dan evaluasi tersebut, maka akan 

diketahui kinerja yang bagaimana yang diinginkan kepada pemelajar 

untuk dikuasai, cara yang paling sesuai untuk mengukur kemampuan 

dan kinerja pemelajar, instrumen yang akan digunakan apakah harus 

dibuat atau hanya dikembangkan saja, dan menentukan metode apa 

(metode lain) yang mungkin bisa digunakan untuk mengukur dan 

menilai keberhasilan. 

Untuk memudahkan dalam mendisain strategi integrasi teknologi ke 

dalam pembelajaran, perlu menjawab pertanyaan strategi dan Kegiatan 

belajar yang bagaimana yang mungkin bisa berjalan dengan baik? 

Dalam menjawab pertanyaan ini perlu dikaji berbagai pendekatan 

dalam pembelajaran, pendekatan yang digunakan dalam implementasi 

kurikulum, pengelompokkan, dan sekuensi. Hal ini akan mengarahkan 

pada bentuk aktivitas yang digunakan seperti metode langsung, 

konstruktivis, atau penggabungan dari kedua metode itu. Mungkin juga 

apakah dalam melaksanakan kegiatan tersebut dilakukan secara 

individu, berpasangpasangnan, kelompok kecil, kelompok besar, atau 

seluruh kelas. Lebih lanjut, apakah perlu dipersiapkan strategi dan 

model penilaian tersendiri untuk menangani pemelajar minoritas dalam 

suku, atau berkebutuhan khusus. Halhal seperti ini perlu dipikirkan 

ketika mengintegrasikan teknologi ke dalam pembelajaran. 

Dalam mempersiapkan lingkungan yang digunakan dalam 

mengintegrasi teknologi, perlu mempertimbangkan pertanyaan berikut: 

Adakah tempat-tempat yang memiliki kondisi tertentu untuk 

menerapkan teknologi yang dintegrasikan? Tentu saja, hal ini berkaitan 

langsung dengan jumlah komputer, software, hardware, peralatan dan 

media atau teknologi lain yang mendukung proses pembelajaran. 
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Jangka waktu yang harus dipersiapkan dan disusun dalam bentuk 

schedule. Di samping itu, aspek privacy dan safety yang mendukung 

keamanan dalam belajar. Terkadang, unsur-unsur yang mengandung 

kerahasiaan dan keamanan luput dari pengawasan. Akibatnya, 

kebebasan anak-anak di bawah umur sering dengan mudah 

mengakses berbagai situs yang seharusnya untuk ukuran umur mereka 

belum dapat mengaksesnya. 

Terakhir, dalam melakukan evaluasi dan revisi perlu memperhatikan 

pertanyaan Apa yang telah dilakukan dengan baik? Apa yang harus 

diperbaiki? Pertanyaan ini dapat dijawab dan dikaji lebih jauh dengan 

menganalisis problem pembelajaran yang harus diselesaikan, jenis 

aktivitas yang menggambarkan berbagai strategi yang mungkin sangat 

cocok untuk menyelesaikan persoalan, perbaikan kegiatan, instrumen 

untuk mengumpulkan data, hasil yang diperoleh dalam menggunakan 

teknologi, cara alternatif yang lebih baik, sesuatu yang harus diperbaiki 

dan digantu untuk memperoleh hasil yang lebih baik. Semua hal ini 

harus dikaji lebih mendalam untuk memberikan gambaran yang jelas 

tentang hasil yang diperoleh gunakan melakukan revisi, perbaikan, atau 

menggantinya dengan berbagai alternatif strategi lainnya. 

Hampir sama dengan kelima fase ini, model integrasi yang 

digambarkan melalui akronim ASSURE menawarkan enam langkah, 

yakni (1) menganalisis pemelajar, (2) menyatakan tujuan (umum dan 

khusus), (3) menyeleksi metode, media, dan materi, (4) memanfaatkan 

media dan materi, (5) meminta partisipasi pemelajar, dan (6) 

mengevaluasi dan merevisi.31 Keenam langkah ini pada dasarnya 

memiliki strategi yang sama dengan lima lima fase yang terdapat dalam 

teori difusi inovasi, namun berbeda dalam objek dan tujuan 

digunakannya. Teori difusi inovasi dapat digunakan untuk melalukan 

integrasi, adopsi, dan membuat yang baru. Sedangkan teori ASSURE 

hanya digunakan dalam mengembangkan dan mengadopsi teknologi 

yang sudah tersedia. 

Walaupun kedua teori difusi inovasi dan teori ASSURE telah 

diperkenalkan dalam upaya untuk melakukan integrasi teknologi ke 

dalam pembelajaran, namun bukan berarti segala yang terkait dengan 
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penggunaan teknologi informasi dalam pembelajaran, dengan 

sendirinya dapat teratasi. Terdapat beberapa kendala fundamental 

yang dapat menghambat lajunya program integrasi teknologi informasi 

ke dalam pembelajaran (Lange Dkk., 2020). Kendala-kendala tersebut 

terkait dengan; (1) kurangnya materi pengajaran yang berbahasa 

Indonesia, (2) kurangnya kemampuan bahasa Inggris, (3) akses Internet 

belum merata, (4) belum siapnya guru,dosen, dan staf mengajar, (5) 

membutuhkan waktu yang panjang untuk belajar mengintegrasikan 

teknologi informasi ke dalam pembelajaran, (6) kesulitan perijinan (jika 

membangun sekolah atau universitas yang serba digital dan cyber). 

Ketersediaan materi pengajaran dalam Bahasa Indonesia memang 

masih sangat terbatas. Inisiatif beberapa sekolah dan perguruan tinggi 

yang telah memanfaatkan dan mengintegrasikan teknologi informasi ke 

dalam pembelajaran di Indonesia lebih banyak menggunakan materi 

dari luar negeri. Akibatnya, tidak menutup kemungkinan ada sekolah 

dan universitas di Indonesia hanya menjadi agen atau menjalankan 

outlet bagi perguruan tinggi di luar negeri. Masih perlu inisiatif-inisiatif 

untuk membuat materi pengajaran dalam bentuk digital yang 

berbahasa Indonesia untuk mengurangi ketergantungan positif dari 

negara-negara lain di dunia. 

Kemampuan berbahasa Inggris bagi para-adopter dan integrator belum 

memadai. Karena materi dalam bahasa Indonesia belum banyak, 

terpaksa harus menggunakan materi dalam bahasa Inggris seperti 

halnya penggunaan buku teks berbahasa Inggris yang saat ini dilakukan 

pada hampir seluruh universitas di Indonesia. Ironisnya, keinginan 

untuk menggunakan buku-buku teks yang berbahasa Inggris begitu 

besar, tetapi tidak disertai dengan kemampuan memahami bahasa 

Inggris yang memadai yang pada gilirannya menyebabkan pemerolehan 

ilmu menjadi tidak terserap dengan baik, hanya diperoleh sisi 

permukaannya saja sehingga terkesan sangat dangkal dan parsial. 

Untuk itu pemahaman bahasa Inggris merupakan salah satu kebutuhan 

yang harus dikuasai oleh maha/siswa. 

Aksesibilitas Internet belum merata dan masih relatif mahal di 

beberapa tempat. Meskipun kecenderungan akses Internet mulai 
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menyebar dengan harga yang mulai murah, namun pada kenyataannya 

masih banyak tempat di Indonesia yang belum memiliki saluran 

telepon. Bahkan beberapa tempat di Indonesia masih belum miliki 

listrik (Avom dkk., 2020). Sedangkan, yang sudah memiliki listrik masih 

dihambat dengan kecilnya persediaan pasokan sehingga pemadaman 

listrik secara bergilir tidak dapat dihindari. 

Kemampuan Guru, dosen, atau staf pengajar untuk mengintegrasi dan 

pemanfaatan teknologi informasi ke dalam pembelajaran belum 

merata. Bahkan tidak sedikit tenaga kependidikan yang belum 

tersentuh oleh teknologi. Keadaan ini menyebabkan proses 

penyampaian materi pembelajaran menjadi terhambat. Semoga 

keterbatasan kemampuan bagi para pelaku pendidikan dapat 

berangsur-angsur terselesaikan. Namun masalah ini tidak dapat hilang 

begitu saja tanpa ada usaha untuk menghilangkannya. Untuk itu perlu 

ada upaya untuk meningkatkan kemampuan guru, dosen, atau staf 

pengajar. 

Ketersediaan waktu bagi para guru, dosen, atau staf pengajar harus 

diarahkan pada penguasaan teknologi karena proses belajar teknologi 

membutuhkan waktu yang cukup. Kesibukan untuk menangani 

beberapa mata pelajaran/ mata kuliah dan kesibukan membantu 

perguruan tinggi dan sekolah lain atau mungkin berbagai kesibukan 

lain di luar tugas utama seharusnya dapat diminimalisir guna dapat 

mengagendakan dan membuat time schedule untuk memperdalam 

pengetahuan dalam menggunakan teknologi dan bahkan cara 

mengintegrasikan ke dalam pembelajaran. 
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BAB 
X 

MODEL INTEGRASI TEKNOLOGI INFORMASI 
DAN KOMUNIKASI DALAM PEMBELAJARAN  

Fenomena Aktual 

Pemerataan kesempatan pendidikan bagi seluruh rakyat Indonesia 

merupakan langkah strategis dalam mengatasi disparitas kualitas 

pendidikan saat ini. Berbagai upaya telah dilakukan mulai dari 

pelaksanaan pendidikan gratis, wajib belajar sembilan tahun, hingga 

program pendidikan jarak jauh, semuanya dilakukan untuk 

mengakselesari peningkatan sumber daya manusia Indonesia 

menghadapi persaingan global. Khusus pendidikan jarak jauh, 

pemerintah Indonesia telah mengatur pelaksanaannya melalui Undang-

Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem 

Pendidikan Nasional pasal 31 yang menekankan pada: (1) pendidikan 

jarak jauh dapat diselenggarakan pada semua jalur, jenjang, dan jenis 

pendidikan; (2) pendidikan jarak jauh berfungsi memberikan layanan 

pendidikan kepada kelompok masyarakat yang tidak dapat mengikuti 

pendidikan secara tatap muka atau reguler; dan (3) pendidikan jarak 

jauh diselenggarakan dalam berbagai bentuk, modus, dan cakupan 

yang didukung oleh sarana dan layanan belajar serta sistem penilaian 

yang menjamin mutu lulusan sesuai dengan standar nasional 

pendidikan. 

Pelaksanaan pendidikan jarak jauh juga diatur dalam dengan Undang-

Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan 

Tinggi pasal 31 ayat 1 yang mengatakan bahwa pendidikan jarak jauh 

merupakan proses belajar mengajar yang dilakukan secara jarak jauh 

melalui penggunaan berbagai media komunikasi. Begitu pula dengan 

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia 

Nomor 24 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Jarak 

Jauh (PJJ) pada Pendidikan Tinggi pasal 2 ayat 1 dan 2 yang mencakup: 

(1) PJJ berfungsi sebagai bentuk pendidikan bagi peserta didik yang

tidak dapat mengikuti pendidikan tatap muka tanpa mengurangi 
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kualitas pendidikan; dan (2) PJJ bertujuan untuk meningkatkan 

perluasan dan pemerataan akses terhadap pendidikan yang bermutu 

dan relevan sesuai dengan kebutuhan. 

Walaupun payung hukum pendidikan jarak jauh telah diatur dalam 

Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah, tetapi pelaksanaan 

pendidikan jarak jauh pada perguruan tinggi di Indonesia (kecuali 

Universitas Terbuka) belum banyak didesain dan dikembangkan. 

Beberapa faktor yang memengaruhi adalah keterbatasan sarana dan 

prasarana, penyediaan sumber daya, dan tidak tersedianya model 

pendidikan jarak jauh yang dapat dijadikan panduan dalam 

penyelenggaraannya. Padahal penyelenggaraan pendidikan jarak jauh 

tidak mensyaratkan penggunaan media dan teknologi canggih yang 

memerlukan investasi dana yang banyak, tetapi dapat memaksimalkan 

teknologi sederhana seperti pemanfaatan (1) correspondence study 

yang menggunakan kantor pos untuk mengirim bahan pembelajaran, 

mesin fotokopi, atau surat elektronik, (2) prerecorded media seperti 

audiotape dan videotape, (3) two way audio yang mencakup telepon 

radio atau audio streaming, dan lain-lain (Yaumi, 2007a), atau media 

sosial seperti face book, smart phone, web-blog, twitter, yahoo 

messenger, dan skype yang secara luas dapat diakses melalui internet 

dan telepon seluler. 

Memang harus diakui bahwa perkembangan teknologi informasi dan 

komunikasi serta media sosial seolah tidak terbendung lagi. 

Perkembangan penggunaan telepon seluler di Indonesia misalnya 

meningkat dengan pesat dari waktu ke waktu. Pengguna telepon 

seluler pada tahun 2010 sebanyak 180 juta orang naik menjadi 

250.100.000 pada tahun 2012 atau melebihi jumlah populasi 

penduduk sebanyak 237.556.363 jiwa (Lestari & Yarmi, 2017), yang 

menunjukkan bahwa banyak orang di Indonesia saat ini memiliki lebih 

dari satu telepon seluler. Menurut hasil survei Valens, pengguna 

internet di Indonesia pada tahun 2009 sebanyak 30 juta pengguna, 

pada 2010 sebanyak 42 juta pengguna, 2011 mencapai 55 juta 

pengguna, dan menurut Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet 

Indonesia (APJII) pada 2012 mencapai 63 juta orang atau sekitar 
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24,23 persen dari jumlah penduduk Indonesia. Penduduk berusia 

berusia 12-34 tahun mendominasi pengguna internet di Indonesia 

dengan porsi 64,2 persen. Sedangkan kelompok pengguna berusia 20-

24 tahun mencapai 15,1 persen dari total pengguna. Pada 2013, 

menurut perkiraan APJII, pengguna internet di Indonesia akan 

mencapai 82 juta atau 30 persen dari jumlah pengguna pada 2012, 

pada 2014 mencapai 107 juta, dan pada 2015 mencapai 139 juta 

(Adiarsi et al., 2015).  

Begitu pula dengan jumlah pengguna face book, Indonesia termasuk 

jumlah pengguna face book terbesar ketiga di dunia dengan jumlah 

pengguna 43,06 juta orang pada bulan Juni 2012. Bahkan, pada 2011, 

pengguna face book di Indonesia pernah menembus angka tertinggi 

hingga nomor dua dunia di bawah Amerika Serikat. Selanjutnya, 

pengguna naik turun sampai saat ini berada di posisi ketiga. 

Sedangkan, untuk pengguna twitter, Indonesia berada di urutan 

tertinggi kelima di dunia, dengan jumlah sebanyak 19,5 juta pengguna 

(Adiarsi et al., 2015). 

Sayangnya, besarnya jumlah pengguna situs jejaring sosial di Indonesia 

tidak sebanding dengan rancangan pembelajaran yang dikembangkan 

oleh pendidik dalam upaya mengakomodasi gaya dan kesukaan belajar 

peserta didik yang menggunakan teknologi internet dan telepon seluler 

sebagai media komunikasi dalam pelaksanaan pembelajaran. Dengan 

kata lain, pelaksanaan pembelajaran baik yang dilakukan pada jenjang 

pendidikan dasar dan menengah maupun pada tingkat perguruan 

tinggi belum maksimal menggunakan teknologi informasi dan 

komunikasi. Pendekatan pembelajaran yang cenderung digunakan 

pada tingkat pendidikan dasar dan menengah adalah pendekatan yang 

berbasis pada guru. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat 

84,67% guru pendidikan dasar menggunakan pendekatan yang 

berpusat pada guru (teacher-centred approach) seperti penggunaan 

metode ceramah, aktivitas menulis, mengerjakan soal, kegiatan 

menghafal, serta pembimbingan. Sedangkan pendekatan yang 

perpusat pada peserta didik seperti metode bermain peran dan 

aktivitas pembelajaran bermain kuiz, pertanyaan Socrates, dan lain-lain 
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hanya mencapai 13,33% (Yaumi, 2012). 

Sedangkan pembelajaran yang dilakukan pada jenjang pendidikan 

tinggi lebih banyak menggunakan metode diskusi walaupun tidak 

terdapat hasil penelitian yang mengharuskan untuk menerapkan 

metode diskusi dalam pelaksanaan pembelajaran. Pemberian waktu 

sepenuhnya kepada peserta didik untuk mempresentasikan hasil 

diskusi kelompok kepada kelompok lain dalam ruang kelas adalah 

fenomena yang sering terjadi pada hampir semua mata kuliah 

(Saputra, 2016). Bahkan, pendidik (dosen) tidak berperan aktif dalam 

menfasilitasi terbangunnya kondisi pembelajaran yang menyenangkan 

dalam ruang kelas, kecuali pada saat pembukaan kuliah. Bukan hanya 

itu, teknologi informasi dan komunikasi hanya terbatas pada 

penggunaan presentasi powerpoint, sedangkan penggunaan internet, 

media audio, visual, dan multimedia belum dapat dilakukan karena 

keterbatasan sumber daya dosen yang secara komperehensif mampu 

mengintegrasikan teknologi dalam mengiringi setiap pelaksanaan 

pembelajaran (Yang, 2020). Ketersediaan wifi dan bentuk konektivitas 

internet lainnya menyebabkan aksesibilitas terbatas, begitu pula 

dengan penyediaan sumber belajar online yang sengaja didesain untuk 

menunjang proses belajar mengajar masih jauh dari harapan. 

Di samping itu, pelaksanaan perkuliahan untuk program kerjasama 

antara Pascasarjana (Ps) UIN Alauddin dengan Perguruan Tinggi Agama 

Islam yang terdapat di wilayah timur Indonesia masih menggunakan 

pendekatan-pendekatan konvensional. Artinya, kelas kerjasama 

tersebut masih mengandalkan pola pembelajaran tatap muka (face to 

face) yang mengharuskan kehadiran dosen dalam ruang kelas tertentu 

tanpa menggunakan alat bantu teknologi. Sehingga dosen harus 

berangkat dari suatu tempat ke tempat lain atau mahasiswa datang ke 

Pascsarjana UIN Alauddin dan meninggalkan tugas-tugas rutin selama 

pelaksanaan proses pembelajaran. Akibatnya, proses pembelajaran 

tidak dapat dilakukan secara maksimal karena cenderung tidak fokus 

dan berimbas pada pelaksanaan pembelajaran yang monoton dengan 

intensitas pertemuan yang padat tanpa disertai dengan evaluasi yang 

memadai. Dalam hal ini, terjadi perbedaan yang begitu jauh antara 
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proses dan hasil yang dicapai oleh mahasiswa yang mengikuti program 

pembelajaran secara reguler dengan mereka yang mengikuti program 

kerjasama. 

Oleh karena itu, pengembangan sistem pembelajaran jarak jauh 

berbasis teknologi informasi dan komunikasi sebagai media 

penghubung kelas kerjasama Pascasarjana UIN Alauddin di Sulawesi 

Selatan perlu didesain untuk meminimalisasi terjadinya kesenjangan 

mutu pendidikan yang dihasilkan sebagaimana diamanahkan dalam 

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang 

Pendidikan Tinggi pasal 31 ayat 2 yang mengatakan bahwa pendidikan 

jarak jauh sebagaimana dimaksud pada ayat 1 bertujuan (a) 

memberikan layanan pendidikan tinggi kepada kelompok masyarakat 

yang tidak dapat mengikuti pendidikan secara tatap muka atau reguler; 

dan (b) memperluas akses serta mempermudah layanan pendidikan 

tinggi dalam pendidikan dan pembelajaran, dan ayat 3 yang 

menekankan pada pendidikan jarak jauh diselenggarakan dalam 

berbagai bentuk, modus, dan cakupan yang didukung oleh sarana dan 

layanan belajar serta sistem penilaian yang menjamin mutu lulusan 

sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan Tinggi. Dengan demikian, 

pendidikan jarak jauh merupakan suatu model pendidikan yang 

menggunakan peralatan teknologi dengan maksud untuk menciptakan 

kualitas pembelajaran bagi peserta didik yang mengikuti jalur 

pendidikan tinggi dengan program nonregular, tetapi hasilnya sama 

dengan peserta didik lainnya yang mengikuti program regular.  

Berdasarkan berbagai fenomena yang dikemukakan dalam latar 

belakang masalah di atas, maka rumusan masalah penelitian dapat 

diformulasikan sebagai berikut: 

• Bagaimana gambaran penggunaan teknologi informasi dan

komunikasi dalam proses pembelajaran jarak jauh?

• Bagaimana mendesain sistem pembelajaran jarak jauh

berbasis teknologi informasi dan komunikasi sebagai media

penghubung dalam pembelajaran?

Secara umum kajian menggunakan penelitian dan pengembangan 

yang bertujuan untuk menghasilkan produk sistem pembelajaran jarak 
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jauh dalam bentuk analisis kebutuhan dan desain yang menghasilkan 

prototipe model pembelajaran. Dikatakan prototipe karena belum 

diujicoba untuk melihat efektivitas pelaksanaannya mengingat 

keterbatasan waktu dan biaya yang dipersiapkan. Secara khusus 

penelitian ini bertujuan untuk:  

• Mengidentifikasi jenis teknologi yang dapat diterapkan dalam

sistem pembelajaran jarak jauh berdasarkan kajian terhadap

karakteristik peserta didik, sarana dan prasarana penunjang,

dan ketersediaan sumber daya manusia.

• Mendesain sistem pembelajaran jarak jauh dengan

mengintegrasikan teknologi yang sesuai dengan kebutuhan

sebagai media penghubung dalam pembelajaran di perguruan

tinggi.

Kajian ini diharapkan dapat memiliki kegunaan, baik untuk kepentingan 

pengembangan pengetahuan teoretis, akademis, maupun praktis. 

• Secara teoretis, temuan dalam penelitian ini diharapkan dapat

menjadi model dalam pengembangan teori pembelajaran,

pengembangan sistem pembelajaran jarak jauh, dan

pembelajaran yang mengintegrasikan teknologi informasi dan

komunikasi bagi institusi birokrasi, maupun dalam institusi

pendidikan seperti sekolah dasar, sekolah menengah, dan

pendidikan tinggi.

• Secara akademis, hasil penelitian ini diharapkan dapat

dijadikan pijakan dasar penelaahan lebih jauh dalam forum-forum

ilmiah, menjadi kajian komprehensif dalam mengintegrasikan

jenis-jenis teknologi komunikasi dan informasi serta bentuk-

bentuk media sosial yang secara langsung dapat menvasilitasi

proses pembelajaran tatap muka dan e-learning.

• Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan menjadi model

pembelajaran yang dapat diterapkan oleh para pengelola

seluruh jenjang pendidikan, terutama Perguruan Tinggi.

Beberapa Kajian yang Relevan 

Untuk lebih mempertajam kajian dalam penelitian ini, peneliti merujuk 
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pada beberapa hasil penelitian sebelumnya baik yang berhubungan 

dengan pembelajaran jarak jauh maupun yang mengkaji khusus 

tentang pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi.  

Soekartawi mengkaji “Blended E-Learning: Alternatif Model 

Pembelajaran Jarak Jauh di Indonesia” mengatakan bahwa penerapan 

pembelajaran jarak jauh dengan model blended learning dapat 

menghasilkan efisiensi yang sangat baik karena dirancang dengan 

kombinasi dari penerapan teknologi informasi e-Learning, terdapat 

kegiatan face-to-face, dan praktek dunia nyata. Keuntungan dari 

penerapan model ini adalah menghasilkan belajar yang berorientasi 

proses, bukan peristiwa. Untuk menciptakan efektivitas dalam proses 

pelaksanaannya, terdapat enam langkah yang harus diikuti, yaitu: (a) 

mengidentifikasi konten dan mengkonversinya ke dalam sistem 

pengiriman online, (b) mendesain solusi blended learning, (c) memiliki 

konten ynag diformat secara online, (d) menguji desain, (e) 

mempublikasikan dan menjalankan program blended learning, dan (f) 

mengatur kriteria untuk mengevaluasi teknologi pembelajaran 

(Soekartawi, 2006). 

Muhammad Yaumi dalam tesis yang berjudul “Using Distance 

Education to Deliver English Instruction in Indonesia” menemukan 

bahwa meskipun berbagai model pendidikan jarak jauh seperti studi 

korespondensi, satelit Palapa, sistem komunikasi radio, kaset, program 

slide tape, video, televisi, sistem komunikasi elektronik, dan video 

konferensi telah diterapkan dalam beberapa mata pelajaran, model 

pendidikan jarak jauh yang secara khusus digunakan untuk 

pembelajaran bahasa Inggris di Indonesia adalah teknologi cetak, radio 

dan telepon, kaset dan televisi yang dikendalikan melalui komputer 

(Yaumi, 2007b). 

Karwati dalam kajiannya tentang “Pemanfaatan Media Pembelajaran 

Elektronik (E-Learning) dan Internet sebagai Upaya Optimalisasi Potensi 

Kreativitas Belajar Peserta Didik” menemukan bahwa peranan 

teknologi informasi dalam pendidikan menjadi semakin strategis. E-

Learning sebagai bentuk inovasi di bidang teknologi informasi dapat 

memfasilitasi interaksi antara siswa dengan materi perkuliahan. 
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Demikian pula, interaksi antara mahasiswa dan dosen serta antar 

sesama mahasiswa. Mahasiswa dapat berbagi informasi atau pendapat 

tentang berbagai hal yang berkaitan dengan pembelajaran atau 

kebutuhan pengembangan pribadi mahasiswa. Dosen dapat 

menempatkan bahan belajar dan tugas-tugas yang harus dilakukan 

oleh siswa di tempat tertentu di web untuk diakses oleh para 

mahasiswa. Sesuai dengan kebutuhan, dosen juga dapat memberikan 

kesempatan bagi mahasiswa untuk mengakses materi pembelajaran 

yang spesifik dan soal-soal ujian yang hanya dapat diakses oleh 

mahasiswa sekali dan dalam rentang waktu tertentu juga. Mengambil 

keuntungan e-learning dan penggunaan internet, diharapkan 

kreativitas mahasiswa dalam pembelajaran dapat optimal, sehingga 

proses pembelajaran menjadi lebih optimal (ULFA, 2020).  

Sadegül Akbaba Altun dkk dalam penelitian mereka tentang 

“Integrating ICT at the Faculty Level: A Case Study” mengatakan bahwa 

integrasi TIK dapat diwujudkan pada berbagai tingkat: pada tingkat 

negara (pemerintah pusat), institusional (Dewan Pendidikan Tinggi), 

organisasi (universitas dan sekolah), tingkat fakultas, jurusan, atau 

pada tingkat individu. Dengan demikian, integrasi TIK dapat dipelajari 

pada tingkat makro sebagai suatu sistem, atau dapat dipelajari pada 

tingkat mikro atau bersama-sama. Dalam studi ini, integrasi TIK 

dipelajari pada tingkat makro yang mencakup integrasi TIK baik di 

tingkat administratif dan instruksional. Meskipun setiap tingkat adalah 

saling terkait satu sama lain, tujuan dari penelitian ini adalah untuk 

mengetahui bagaimana TIK terintegrasi di tingkat fakultas di suatu 

institusi. Integrasi TIK tersebut dilakukan melalui proses multi-faceted 

dan terkait dengan banyak faktor, dan karena itu perlu memahami 

proses ini dengan cara holistik dari sudut yang berbeda (Altun et al., 

2011).  

Chong Chee Keong, Sharaf Horani, dan Jacob Daniel mengkaji “A Study 

on the Use of ICT in Mathematics Teaching” dan menemukan bahwa 

penggunaan laptop dalam pembelajaran matematika dan bahasa 

Inggris Fakultas Sains dan Matematika telah dilaksanakan oleh 

Departemen Pendidikan sejak tahun 2003. Pengamatan awal 
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menemukan bahwa guru tidak sepenuhnya memanfaatkan fasilitas ini 

dalam pembelajaran mereka. Survei dilakukan untuk mempelajari 

hambatan integrasi dan adopsi teknologi informasi dan komunikasi 

(TIK) dalam pembelajaran matematika. Enam hambatan utama yang 

diidentifikasi adalah: kurangnya waktu dalam jadwal sekolah untuk 

projek-projek yang melibatkan TIK, kurangnya peluang pelatihan guru 

untuk projek-projek TIK, dukungan teknis untuk projek-projek, 

kurangnya pengetahuan tentang cara-cara untuk mengintegrasikan TIK 

untuk meningkatkan hasil belajar, kesulitan dalam mengintegrasikan 

dan menggunakan TIK dan tidak tersedianya sumber daya di rumah 

bagi siswa untuk mengakses materi pendidikan yang diperlukan. Untuk 

mengatasi beberapa hambatan, makalah ini mengusulkan sebuah e-

portal untuk mengajar matematika. E-portal terdiri atas dua modul: 

repositori sumber daya dan perencana pelajaran. Repositori sumber 

daya adalah kumpulan alat matematika, bank soal, dan sumber daya 

lainnya dalam bentuk digital yang dapat digunakan untuk mengajar dan 

belajar matematika. Perencana pelajaran adalah alat yang dapat 

mengintegrasikan sumber daya dari repositori untuk perencanaan 

pelajaran (Keong et al., 2005). 

Berdasarkan beberapa penelitian yang relevan yang telah dilakukan 

sebelumnya, maka dapat ditekankan bahwa kelima penelitian tersebut 

tidak mengembangkan model pembelajaran jarak jauh yang berbasis 

TIK, melainkan hanya mengkaji dengan menggunakan metode 

penelitian studi kasus, penelitian kualitatif sederhana, dan metode 

survei dengan analisis kuantitatif. Penelitian ini merupakan penelitian 

dan pengembangan untuk menganalisis kebutuhan teknologi yang 

akan diterapkan sekaligus mendesain model sistem pembelajaran 

jarak jauh berbasis TIK. 

Teknologi Informasi dan Komunikasi 

Teknologi Informasi dan Komunikasi didefinisikan sebagai ilmu yang 

mempelajari tentang desain, pengembangan, implementasi, 

manajemen sistem informasi yang berbasiskan komputer, khususnya 

aplikasi software dan hardware (Avom et al., 2020). Teknologi 

informasi menurut definisi ini berhubungan dengan penggunaan 
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komputer secara elektronik dan software komputer untuk mengubah, 

menyimpan, memproteksi, memproses, mentransmisi, dan memanggil 

kembali segala informasi secara aman. 

Sejalan dengan definisi yang dikemukakan oleh Information Technology 

Association of America (ITAA) tersebut, Association of Educational 

Communication Technology (AECT) memberikan definisi tentang 

teknologi pembelajaran, yaitu teori dan praktek desain, 

pengembangan, pemanfaatan, manajemen, dan evaluasi terhadap 

proses dan sumber-sumber belajar (Seels & Richey, 2012). Teori yang 

dimaksud dalam definisi tersebut mencakup konsep, konstruksi, 

prinsip, dan proposisi yang berkontribusi pada batang tubuh ilmu 

pengetahuan. Sedangkan praktek melibatkan aplikasi ilmu 

pengetahuan untuk mengatasi persoalan yang dihadapi. 

Teknologi dipandang sebagai aplikasi sistematis ilmu pengetahuan 

ilmiah untuk mempraktikan tugas-tugas yang akan dilakukan. 

Sedangkan belajar atau pembelajaran adalah pengembangan 

pengetahuan baru, keterampilan, dan sikap serta perilaku seorang 

individu dalam berinteraksi dengan lingkungan dan informasi (Heinich, 

1996). Dengan demikian, yang dimaksud dengan TIK dalam penelitian 

ini adalah pemanfaatan manajemen sistem informasi yang merupakan 

aplikasi software dan hardware dalam menunjang proses belajar 

mengajar.  

TIK memegang peranan penting dalam pendidikan. Paling tidak 

terdapat lima manfaat yang dapat diperoleh dengan menerapkan 

teknologi informasi dalam pendidikan, yaitu: 

• Mengembangkan E- Learning (E-dukasi)

• Mendukung terciptanya kursus online

• Menfasilitasi terbangunnya sistem tutorial bagi pendidikan jarak

jauh

• Membuka Perpustakaan Elektronik

• Pembelajaran dengan menggunakan alat bantu komputer (Ibrahim,

2019).

Sejak tahun 2002 Pusat Teknologi Informasi dan Telekomunikasi yang 

lebih dikenal dengan Pustekkom bekerjasama dengan Direktorat 
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Pendidikan Menengah dan Direktorat Pendidikan keterampilan 

mengembangan program e-learning yang disebut dengan “e-dukasi”. 

Tujuan diselenggarakan program ini adalah untuk memperbaiki 

kualitas pendidikan menengah dan pendidikan keterampilan melalui 

penggunaan internet. Kerjasama tersebut mendapat sambutan baik 

dari PT Telkom, bagian penelitian dan aplikasi teknologi Asosiasi 

Provider Indonesia, Jaringan Informasi Sekolah, dan Detik.com, serta 

Pemantau Teknologi Informasi Komunikasi. Pada tahap awal, materi 

pembelajaran diarahkan pada mata pelajaran Matematika, Fisika, 

Kimia, Biologi, Elektronik, dan teknologi informasi (Yaumi, 2006).  

Untuk menyelenggarakan kursus online, beberapa universitas swasta 

telah menyediakan perkuliahan melalui internet untuk beberapa mata 

kuliah. Salah satu universitas swasta yang telah menawarkan kuliah 

online tersebut adalah Universitas Kristen Petra Surabaya. Sedangkan 

universitas yang telah melaksanakan sistem tutorial secara online 

adalah Universitas Terbuka Indonesia.  

Kerjasama di bidang program riset dengan menyediakan sistem 

kolaborasi melalui penggunaan teknologi informasi juga sudah 

dilaksanakan di beberapa Perguruan Tinggi seperti Institut Teknologi 

Bandung (ITB), Institut Pertanian Bogor (IPB), Universitas Gadjah Mada 

(UGM), dan Universitas Diponegoro. Sekarang ini, ada suatu jaringan 

perpustakaan elektronik yang bernama Jaringan Perpustakaan Digital 

Indonesia yang menghubungkan perpustakaan elektronik dari 

perpustakaan pusat ITB, PPS ITB, Projek Pengembangan Universitas-

universitas Indonesia Timur (Projek CIDA) which is a network of 

electronic libraries from the ITB central library (Digital Library), the Post-

Graduate Study Library of ITB, the Research Institute of ITB, 

perpustakaan pusat Universitas Brawijaya Malang, perpustakaan 

Universitas Muhammaddiyah Malang, perpustakaan Universitas Islam 

(yang didukung oleh Universitas McGill Kanada) dan Data Bank Sentral 

Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Jakarta. Jaringan 

Perpustakaan Digital Indonesia dimaksudkan untuk meningkatkan 

kualitas alumni universitas, meningkatkan sharing informasi antara 

institusi lembaga tinggi di Indonesia. Sayangnya, sistem jaringan 
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perpustakaan seperti tersebut belum sampai ke wilayah timur 

Indonesia (Simonson et al., 2019). 

Terakhir adalah pembelajaran dengan menggunakan alat bantu 

komputer dengan menggunakan program pembelajaran off-line, yang 

tidak tergantung pada jaringan internet. Pusat Informasi dan Teknologi 

Komunikasi (PUSTEKKOM) telah mengembangkan materi 

pembelajaran berbasiskan alat bantu komputer yang secara interaktif 

dapat dipelajari oleh peserta didik tanpa atau dengan bantuan 

instruktur yang minim.  

Terdapat beberapa jenis teknologi informasi yang biasa digunakan 

dalam pembelajaran, seperti: surat elektronik (e-mail), HP, kamera 

digital, MP3 players, web sites, wikipedia, youtube.com, blogging, and 

podcasting (Da Silva dkk., 2019). Ketiga teknologi terakhir ini telah 

banyak mempengaruhi pandangan dan persepsi manusia seluruh 

dunia dengan begitu cepat. Youtube.com adalah website untuk 

mensharing video yang memungkinkan pengguna dapat mengupload, 

melihat, dan membagi video klip (Levis et al., 2007). Youtube dibuat 

pada pertengahan bulan Januari 2005 oleh tiga pegawai paypal. Lebih 

jauh dikatakan bahwa terdapat 100 juta video yang diputar setiap hari, 

65,000 video baru yang dimuat, lebih dari 13 juta pengunjung setiap 

bulan, 58% dari video di internet ditonton melalui youtube, pengguna 

kebanyakan berumur 18 sampai 35 tahun, dan terjual sebanyak 1,6 

juta dolar (US) pada tahun 2006 (Da Silva Dkk., 2019). 

Blog atau webblog adalah suatu bentuk website yang menggunakan 

software tertentu yang latar belakangnya sudah didesain (Hill, 2006). 

Blog adalah website yang jalan masuknya telah ditulis menurut aturan 

krologis dan umumnya dimunculkan bukan atau tidak mengikuti aturan 

krologis (Ansoriyah, 2021). Blog adalah website yang digunakan untuk 

menerbitkan hasil karya pribadi. Terdapat 12 juta orang Amerika 

menulis blogs, 54 juta orang Amerika membaca blogs, membolehkan 

penulis menulis untuk audiens, mudah didapat oleh setiap orang. 

Dikatakan bahwa pada pertengahan tahun 2005 terdapat 70 juta 

webblog telah dibuat, 6% dari penduduk Amerika telah menulis Blog, 

16% dan telah membaca blog-blog yang ada (Sadikin, 2021).  
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Podcasting adalah website yang dapat digunakan untuk menyimpan 

dan merancang radio sendiri. File audionya disimpan berdasarkan 

subskrepsi yang dapat dijadikan sebagai tempat teater penulis dan 

dapat merekam proses belajar mengajar dalam ruangan kelas. Selain 

podcasting terdapat juga Google Earth yang merupakan peta browser 

geografi, suatu alat yang sangat bagus untuk melihat, menciptakan, 

dan men-sharing file-file interaktif yang berisi informasi lokasi khusus 

secara visual (Maharani, 2021; Amani dkk., 2020). 

Epistimologi Kajian 

Dalam bidang pendidikan, kajian research and development (R&D) 

banyak digunakan untuk menghasilkan produk pembelajaran. Yang 

dimaksud dengan R&D adalah “a process used to develop and validate 

educational products atau suatu proses untuk mengembangkan dan 

menvalidasi produk pendidikan”(Gall dkk., 1996; Laws dkk., 2013). 

Artinya, model yang hendak dikembangkan harus menyangkut hal-hal 

yang terkait dengan kehidupan nyata, lebih efisien, dan realistik-

objektif. Dengan demikian, produk berupa model sistem pembelajaran 

jarak jauh yang berbasis teknologi informasi dan komunikasi.  

Dalam kajian ini, penulis menggunakan dua tahapan; pertama, 

melakukan kajian tahap awal yang mencakup analisis kebutuhan untuk 

melihat sejauhmana kesenjangan yang terjadi antara apa yang 

diharapkan dengan kenyataan yang terjadi, yang kemudian disebut 

dengan need (kebutuhan), dalam hal ini need = desired status-actual 

status (Dick et al., 2005). Artinya, kebutuhan itu adalah selisih antara 

apa yang diharapkan atau seharusnya dengan kenyataan yang ada . 

Kedua, mendesain sistem pembelajaran berbasis teknologi informasi 

dan komunikasi. Di sini, jenis teknologi yang dipilih didasarkan pada 

hasil analisis kebutuhan, kemudian merumuskan tujuan, 

mengembangkan materi dan berbagai sumber termasuk strategi 

pembelajaran yang hendak dilakukan. Hasilnya berupa prototype, yang 

merupakan versi fungsional dari suatu unit pembelajaran yang 

prosesnya belum diujicobakan untuk melihat efektivitas dan 

efisiensinya (Gentry, 1994). Hasil dari kedua jenis kegiatan penelitian 

ini kemudian divalidasi dan diujicoba dalam bentuk penelitian lainnya, 
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karena penelitian ini hanya berhenti pada desain sistem. 

Desain  

Kajian ini menggunakan desain yang dikembangkan oleh Dick dkk., 

(2015) dengan menggunakan model pengembangan yang 

disempurnakan oleh Atwi Suparman. Hal ini diambil dengan 

pertimbangan sangat cocok dengan model-model yang berorientasi 

sistem (Branch & Kopcha, 2014). Pengembangan tersebut mencakup 

beberapa tahap, yakni: 1) identifikasi tujuan instruksional, 2) analisis 

instruksional, 3) analisis peserta didik dan konteks, 4) merumuskan 

tujuan instruksional khusus, 5) mengembangkan alat atau instrumen 

penilaian, 6) mengembangkan strategi instruksional, 7) 

mengembangkan dan memilih bahan instruksional yang sesuai, 8) 

merancang dan melaksanakan evaluasi formatif, 9) melakukan revisi 

terhadap draft program pembelajaran, dan 10) merancang dan 

mengembangkan evaluasi sumatif (Pribadi, 2009).  

Sedangkan model Suparman digunakan untuk menyempurnakan 

model Dick & Carey yang tidak mencantumkan aspek metode 

pembelajaran sehingga dapat digunakan dalam proses pembelajaran 

yang berlangsung face to face dalam ruang kelas. Artinya, pelaksanaan 

pembelajaran pada lokasi induk pembelajaran jarak jauh 

menggunakan dua bentuk face to face sekaligus pelaksanaan sistem 

pembelajaran jarak jauh atau disebut dengan blended learning.  

Penggunaan Teknologi Informasi dan Komunikasi dalam 

Pembelajaran  

Penggunaan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) dalam 

pembelajaran pada kelas kerjasama Ps UIN Alauddin saat ini dapat 

dikaji dari tiga aspek, yakni (1) ketersediaan sarana dan prasarana 

yang memungkinkan terlaksananya sistem pembelajaran berbasiskan 

TIK, (2) pelaksanaan pembelajaran ditinjau dari segi pemanfaatan 

teknologi, (3) model interaksi antara mahasiswa dengan sumber 

belajar. Pertama, ketersediaan sarana dan prasarana mencakup 

fasilitas belajar yang tersedia di dalam atau di luar ruangan belajar di 

kampus, kepemilikan peralatan, media, atau teknologi yang 
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memungkinkan tersambungnya jaringan komunikasi multi arah baik 

bagi dosen atau tenaga pendidik maupun bagi peserta didik secara 

individu (Seels & Richey, 2012). Ketersediaan sarana dan prasarana 

tersebut menggunakan kategori lengkap, cukup lengkap, kurang 

lengkap, dan tidak lengkap. Kategori lengkap menunjukkan semua 

komponen teknologi sudah tersedia termasuk berbagai perangkat 

keras dan lunak yang dibutuhkan dalam proses pembelajaran 

termasuk sumber daya manusia yang dapat menunjang pelaksanaan 

proses pembelajaran dengan menggunakan TIK (DeLone & McLean, 

1992). 

Selanjutnya, kategori cukup lengkap menunjukkan bahwa seluruh 

peralatan teknologi yang dibutuhkan tersedia, tetapi belum disiapkan 

perangkat lunak atau peralatan lain sebagai pengganti teknologi jika 

secara tiba-tiba peralatan utama tidak dapat dioperasikan. Kategori 

kurang lengkap berarti, fasilitas teknologi yang tersedia belum cukup 

atau tidak memadai untuk digunakan secara bersama-sama oleh 

dosen dan peserta didik. Jika terkendala penggunaan listrik belum 

tersedia fasilitas pengganti listrik seperti genset atau semacamnya. 

Sedangkan kategori tidak lengkap artinya semua fasilitas teknologi 

yang menunjang pelaksanaan pembelajaran berbasis TIK sama sekali 

belum tersedia, begitu pula yang terkait dengan kepemilikan secara 

individu baik oleh tenaga pendidik maupun oleh peserta didik. 

Kedua, pelaksanaan pembelajaran dapat dilihat dari tiga kategori 

utama, yakni pelaksanaan pembelajaran secara manual, maya, atau 

kombinasi dari keduanya. Kategori manual berarti pelaksanaan 

pembelajaran dilakukan secara tatap muka termasuk bahan ajar, 

sistem penyajian, pemberian tugas, pemeriksaaan, dan pelaksanaan 

penilaian serta pemberitahuan tentang hasil belajar semuanya 

dilakukan secara tradisional (Naeem, 2021). Kategori maya maksudnya 

pelaksanaan pembelajaran termasuk penyajian, penyediaan bahan, 

dan proses pelaksanaan penilaian dilakukan secara online dengan 

menggunakan teknologi. Sedangkan kategori kombinasi merupakan 

perpaduan antara masual-tradisional dengan sistem online.  

Ketiga, interaksi antara mahasiswa dengan sumber belajar yang 
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mencakup penggunaan fasilitas teknologi baik yang disediakan di 

lingkungan kampus maupun penggunaan fasilitas individu untuk 

mengakses sumber belajar dengan menggunakan empat kategori, 

yakni selalu, sering, jarang, tidak pernah yang menggambarkan 

frekuensi penggunaan teknologi dalam setiap pelaksanaan 

pembelajaran dan mengerjakan tugas yang diberikan. Adapun 

gambaran indikator kategori frekuensi dapat digambarkan dalam 

persentase sebagai berikut: 

Selalu  80 - 100% 

Sering 55 – 79% 

Jarang 01 – 44% 

Tidak Pernah 0% 

Adapun kekurangan dari frekuensi yang digambarkan di atas dapat 

diberikan pada catatan tambahan.  

Ketersediaan Sarana dan Prasarana 

Ketersediaan sarana dan prasarana untuk menunjang proses 

pembelajaran berbasis TIK dapat dibagi ke dalam tiga aspek yang 

mencakup fasilitas lembaga, tenaga pendidik, dan peserta didik. Ketiga 

aspek tersebut dikaitkan dengan empat kategori lengkap, cukup 

lengkap, kurang lengkap, dan tidak lengkap sebagaimana digambarkan 

melalui matriks pada halaman berikut. 
Tabel 9.1. Sarana dan Prasarana 

Sarana dan Prasarana 

Aspek Lengkap 
Cukup 

Lengkap 

Kurang 

Lengkap 

Tidak 

Lengkap 

FASILITAS LEMBAGA: 

1. Komputer atau laptop

2. Jaringan Internet

3. Daya Listrik

4. Jaringan Telefon

✓ 

✓ 

✓

✓ 
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FASILITAS INDIVIDU 

DOSEN: 

1. Laptop

2. Modem

3. HP

✓ 

✓ 

✓ 

FASILITAS INDIVIDU 

PESERTA DIDIK: 

1. Laptop

2. Modem

3. HP
✓ 

✓ 

✓ 

Berdasarkan tabel 1 tentang sarana dan prasarana yang dapat 

mendukung proses pembelajaran berbasis TIK di atas, tampak bahwa 

jaringan HP dan telepon merupakan fasilitas yang lengkap untuk 

menunjang penggunaan TIK. Jaringan internet yang disediakan oleh 

lembaga cukup lengkap begitu pula dengan jaringan internet atau 

modem yang digunakan oleh peserta didik. Sayangnya, dosen (tenaga 

pendidik) tidak memaksimalkan penggunaan jaringan internet pada 

lembaga dan yang dimiliki peserta didik. Fasilitas modem yang dimiliki 

dosen tampak masih kurang lengkap padahal lembaga juga telah 

menyediakan fasilitas lain seperti daya listrik yang cukup lengkap. 

Sedangkan fasilitas pendukung lain yang dimiliki peserta didik 

berdasarkan catatan tambahan menunjukkan penggunaan i-Pad 

kurang lengkap. Jika sarana dan prasarana, baik yang telah disediakan 

oleh lembaga, pendidik, maupun peserta didik diurutkan berdasarkan 

urutan penggunaan paling produktif, maka dapat disusun dari HP dan 

telepon, komputer atau laptop, jaringan internet atau modem, dan 

dukungan daya listrik, atau dapat digambarkan dengan matriks sebagai 

berikut:  

Handphone

Jaringan Telp 

Komputer 
/laptop

Jaringan fasilitas
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Fasilitas jaringan telepon atau HP dan komputer atau laptop 

merupakan jenis teknologi yang sangat pesat perkembangannya. 

Kedua fasilitas tersebut sangat dominan digunakan untuk mengakses 

internet sebagai dasar dalam mengembangkan pembelajaran berbasis 

TIK. Sedangkan daya listrik merupakan fasilitas pendukung untuk 

menopang kelancaran jaringan telepon, komputer, dan laptop. 

Pelaksanaan Pembelajaran 

Dalam pelaksanaan pembelajaran, observasi banyak diarahkan pada 

aktivitas dosen sebagai fasilitator, pengarah, penyedia sumber belajar, 

dan pengelola ruang kelas kelas (tradisional atau maya). Observasi 

kepada peserta didik hanya terfokus pada penyajian tugas, dan 

pengumpulan tugas, seperti dalam tabel 2 di bawah ini: 

Tabel 9.2. Pelaksanaan Pembelajaran 

Kegiatan Pembelajaran 

Bentuk Komunikasi 

Tatap 

Muka 
Maya Kombinasi 

Penyediaan kontrak perkuliahan dan 

silabus 
✓ 

Penyediaan bahan perkuliahan ✓ 

Penyajian bahan perkuliahan ✓ 

Pemberian tugas terstruktur ✓ 

Penyajian tugas makalah oleh peserta 

didik 
✓ 

Pengumpulan tugas oleh peserta didik ✓ 

Pemeriksaan tugas peserta didik ✓ 

Pengembalian tugas mahasiswa ✓ 

Pelaksanaan ujian semester (mid dan ✓ 

Gambar 9.1. Urutan Ketersediaan Fasilitas Pendukung 
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final) 

Pemberitahuan hasil penilaian ✓ 

Berdasarkan tabel 2 di atas, pelaksanaan pembelajaran sangat 

dominan menggunakan komunikasi tatap muka. Sedangkan penyajian 

tugas makalah dan pengumpulan tugas telah menggunakan model 

komunikasi dua arah yakni kombinasi antara tatap muka dan dunia 

maya. Hal ini menunjukkan bahwa bentuk komunikasi yang dilakukan 

oleh peserta didik telah menggunakan TIK, sedangkan bentuk 

komunikasi yang dilakukan oleh dosen tidak menggunakan, kecuali 

penggunaan e-mail untuk pengumpulan tugas peserta didik bagi 

sebagian dosen yang mengalami hambatan jarak komunikasi.  

Adapun catatan tambahan dalam pelaksanaan pembelajaran, 

beberapa peserta didik mengakses sumber-sumber tambahan bahan 

perkuliahan melalui internet dengan menggunakan fasilitas HP dan i-

Pad pada saat berlangsung proses pembelajaran. Dengan begitu, 

sebenarnya penggunaan model komunikasi gabungan antara tatap 

muka dan online dalam pembelajaran sudah dapat digunakan jika 

telah didesain sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Sedangkan 

pelaksanaan pembelajaran dengan mengandalkan sistem komunikasi 

online saja belum tampak dilakukan. Hal tersebut dapat dilihat pada 

grafik berikut ini. 

Gambar 9. 2. Model Komunikasi dalam Pembelajaran 

Tampak pada gambar 2 tersebut bahwa model komunikasi yang 

ONLINE

KOMBINASI 
TATAP 

MUKA DAN 
ONLINE

TATAP 
MUKA
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terdapat dalam pelaksanaan pembelajaran pada kelas kerjasama 

Pascasarjana UIN Alauddin mengandalkan model komunikasi tatap 

muka dan telah mencoba untuk menggabungkan TIK dengan tatap 

muka sebagai media penghubung dalam membangun komunikasi dua 

arah. Sedangkan model komunikasi yang mengandalkan sistem online 

berdasarkan gambar tersebut masih terpisah dari model komunikasi 

lainnya, yang berarti bahwa model komunikasi online belum dapat 

digunakan sepenuhnya dalam pelaksanaan pembelajaran.  

Interaksi antara Peserta Didik dengan Sumber Belajar 

Interaksi antara peserta didik dengan sumber adalah pemanfaatan 

sumber belajar berjejaring (online) dan konvensional (tradisional) untuk 

menunjang efektivitas proses pembelajaran dengan menganalisis 

bentuk aktivitas yang dipadukan dengan frekuensi atau tingkat 

keseringan dalam menggunakan teknologi sebagai sumber belajar. 

Pemanfaatan sumber belajar online adalah penggunaan Internet untuk 

mengakses sumber-sumber informasi seperti web-blog, jurnal online, e-

book, dan berbagai sumber untuk memperkaya bahan ajar yang ada. 

Sedangkan sumber belajar konvensional adalah seluruh sumber yang 

diambil dari perpustakaan dan toko buku, seperti  buku, artikel jurnal, 

paper, video, perangkat lunak dan seluruh sumber lain yang dianggap 

perlu.  Adapun gambaran interaksi yang dimaksud dapat dijelaskan 

melalui tabel di bawah ini. 

Tabel 9. 3. Interaksi Peserta Didik dengan Sumber belajar 

Tingkat Keseringan Interaksi 

Bentuk Aktivitas Selalu Sering Jarang 
Tidak 

Pernah 

Peserta didik mengakses 

Internet dengan 

menggunakan google  

✓ 

Menggunakan situs-situs 

online seperti youtube dan 

perpustakaan online 
✓ 

Menggunakan e-mail dan 

facebook untuk 

berkomunikasi  

✓ 

Menggunakan forum diskusi 

untuk berdiskusi dan 
✓
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membagi informasi 

Mencari referensi sumber-

sumber online seperti buku, 

artikel, makalah, tesis online 

✓ 

Menggunakan buku di 

perpustakaan atau yang dibeli 

dari took buku 
✓ 

Mencari dan menggunakan 

artikel jurnal di perpustkaan 
✓ 

Mencari dan menggunakan 

video atau dalam bentuk 

perangkat lunak dari 

perpustakaan 

✓ 

Tingkat keseringan interaksi peserta didik dengan sumber belajar 

online menunjukkan bahwa mengakses internet dengan menggunakan 

google dan mencari sumber belajar online seperti buku, artikel, 

makalah, dan tesis merupakan aktivitas dengan tingkat keseringan 

tertinggi dibandingkan dengan aktivitas lainnya. Selanjutnya, 

penggunaan email dan face book adalah bentuk aktivitas yang sering 

dilakukan untuk menambah sumber-sumber belajar. Sedangkan 

aktivitas yang jarang dilakukan adalah mengakses youtube, 

perpustakaan online, dan forum diskusi seperti mailing list, dan web-

blog. Walaupun demikian, bentuk interaksi peserta didik dengan 

sumber belajar online khususnya yang berkaitan dengan penggunaan 

TIK dalam pembelajaran relatif besar. Hal ini terbukti dengan berbagai 

bentuk aktivitas yang dilakukan oleh peserta didik baik dalam 

mengikuti pembelajaran di ruang kelas, maupun dalam mengerjakan 

dan mengumpulkan tugas, serta berinteraksi dengan teman sejawat di 

luar ruangan menunjukkan jenis teknologi yang berbeda-beda. Adapun 

jenis teknologi berbasis TIK yang digunakan adalah sebagai berikut. 

facebook google email

web-blog YouTube/ Video 

Online

e-book DEPDIKBUD

yahoo messenger 
(Teks, Audio, Video)

skype (Teks, Audio, 
Video)

Jurnal Online



163 

Gambar 3. Urutan Bentuk Teknologi yang Digunakan Peserta Didik 

Urutan bentuk teknologi yang pernah digunakan oleh peserta didik baik 

dalam proses pembelajaran di dalam ruang kelas maupun dalam 

mengerjakan tugas dan mengakses informasi tambahan dalam 

menunjang tugas-tugas pembelajaran secara berurut-turut adalah 

facebook, google, email, web-blog, youtube, e-book, yahoo messenger, 

skype, dan jurnal online. Jenis teknologi seperti dijabarkan di atas 

merupakan teknologi yang dapat diakses walaupun hanya 

menggunakan HP di mana dan kapan saja. Selain itu, teknologi 

tersebut diakses oleh peserta didik dengan menggunakan i-Pad dan 

kebanyakan dilakukan di luar ruangan belajar.  

Berdasarkan hasil temuan tentang ketersediaan sarana dan prasarana, 

pelaksanaan pembelajaran, dan bentuk interaksi antara peserta didik 

dengan sumber belajar menunjukkan bahwa terdapat perbedaan 

mendasar antara kebutuhan peserta didik di satu sisi dengan 

kemampuan atau kemauan tenaga pendidik dalam menggunakan 

teknologi. Penggunaan teknologi informasi dan komunikasi di kalangan 

peserta didik sangat dominan sedangkan di kalangan tenaga pendidik 

sangat terbatas menggunakan teknologi. Bentuk teknologi yang banyak 

digunakan oleh pendidik adalah powerpoint dan email dalam 

mengumpulkan tugas. Sedangkan fasilitas teknologi yang tersedia 

pada lembaga pendidikan dan teknologi yang dimiliki oleh peserta didik 

dan tenaga pendidik sudah cukup lengkap untuk menunjang proses 

pembelajaran online.  
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