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ABSTRAK 

Nama : Yuliana 
NIM 80200219050 
Program Studi : Pendidikan Agama Islam 
Judul : Inovasi Dosen dalam Pengelolaan Pembelajaran di Masa Pandemi 

(Studi Kasus Program Studi Pendidikan Agama Islam Pascasarjana 
UIN Alauddin Makassar) 

Submasalah dalam penelitian ini adalah: (1) Bagaimana inovasi 
pembelajaran dosen Pascasarjana UIN Alauddin Makassar di masa pandemi? (2) 
Bagaimana pengelolaan pembelajaran Pascasarjana UIN Alauddin Makassar di 
masa pandemi? (3) Bagaimana keefektifan inovasi dosen Pascasarjana UIN 
Alauddin Makassar dalam pengelolaan pembelajaran di masa pandemi? 

Jenis penelitian ini adalah deskriptif kualitatif dengan penelitian studi 
kasus. Penelitian ini dilakukan di Program Studi Magister Pendidikan Agama 
Islam UIN Alauddin Makassar angkatan 2020. Teknik pengumpulan data yang 
digunakan adalah observasi, wawancara dan dokumentasi. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Inovasi dosen Pascasarjana UIN 
Alauddin Makassar di masa pandemi yaitu bentuk inovasi sudah maksimal tapi 
efek atau dampak dari inovasi hasilnya belum maksimal, karena disebabkan oleh 
beberapa faktor yang terkendala di mahasiswa, misalnya gangguan jaringan, 
ketika mahasiswa sedang melakukan presentasi, namun kapasitas kuota tidak 
mencukupi sehingga membuat proses berlangsungnya presentasi jadi terhambat 
dan juga beberapa dosen yang tidak familiar dengan platform pembelajaran yang 
digunakan di masa pandemi seperti penggunaan aplikasi yang tidak bervariasi 
ketika proses belajar mengajar berlangsung secara online. Pengelolaan 
pembelajaran yang dilakukan oleh dosen program studi Pendidikan Agama Islam 
Pascasarjana UIN Alauddin Makassar belum maksimal, disebabkan karena 
terbatasnya keluwesan dosen dalam memantau gesture mahasiswa secara online 
ketika proses pembelajaran berlangsung serta materi yang diajarkan tidak 
tersampaikan secara baik kepada mahasiswa. Inovasi dosen Pascasarjana UIN 
Alauddin Makassar dalam pengelolaan pembelajaran di masa pandemi kurang 
efektif disebabkan karena berdasarkan hasil pengamatan peneliti, menunjukkan 
beberapa mahasiswa terkendala dijaringan ketika proses pembelajaran 
berlangsung, mahasiswa tidak mengikuti pembelajaran dengan baik, ditunjukkan 
dengan adanya mahasiswa yang tidak mengaktifkan kamera, kurang fokus dalam 
menerima materi pelajaran, sehingga tidak mencapai tujuan pembelajaran yang 
semestinya. 

Implikasi dari penelitian ini yaitu: 1) dosen menggunakan berbagai macam 
inovasi ketika melakukan proses belajar mengajar di masa pandemi 2) dosen tidak 
terlalu monoton dalam melakukan proses belajar mengajar di masa pademi, agar 
mahasiswa cenderung tidak bosan ketika pembelajaran berlangsung, 3) perl\u 
adanya penelitian lanjutan dengan jumlah informan yang lebih besar lagi 
mengenai inovasi dosen dalam pengelolaan pembelajaran di masa pandemi serta 
faktor-faktor pendukung lainya yang dapat menunjang proses pembelajaran 
mahasiswa yang lebih baik. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Dunia pendidikan sedang merasakan dampak yang sangat luar biasa 

dengan adanya pandemi. Di tengah merebaknya kasus penyebaran virus yang 

terjadi di Indonesia ternyata membawa dampak tersendiri bagi dunia pendidikan. 

Pemerintah mengeluarkan beberapa kebijakan atau langkah yang dapat dilakukan 

selama pandemi ini berlangsung. Salah satu kebijakan yang diambil yaitu 

meliburkan semua kegiatan belajar mengajar yang kemudian berubah menjadi 

sistem daring (dalam jaringan) atau online. Dalam pelaksanaannya, kegiatan 

belajar mengajar sepenuhnya dialihkan menggunakan media daring, karena hal 

tersebut sudah dianjurkan oleh pemerintah dan diharapkan membantu dalam 

proses belajar mengajar yang tidak boleh berhenti karena adanya pandemi 

tersebut. 

Pandemi berdampak pada semua aspek kehidupan sebagaimana yang telah 

diuraikan, termasuk di dalam bidang pendidikan. Pendidikan diartikan sebagai 

sarana membentuk manusia menjadi pribadi yang mampu menghadapi tantangan 

zaman, maka pendidikan juga harus siap merespon segala bentuk perubahan 

zaman itu sendiri. Sehingga dapat dikatakan bahwa inovasi dalam dunia 

pendidikan merupakan suatu keharusan. 

Transformasi atau perubahan dalam pembelajaran yang  biasanya 

dilakukan secara langsung, kemudian berubah menjadi secara online (daring) 

demi memenuhi kebutuhan pendidikan di masa pandemi untuk menyesuaikan 

kondisi seperti saat ini. Adanya surat Edaran Kemendikbud No 2 tahun 2020 

tentang Pencegahan dan Penanganan COVID-19 di lingkungan Kemendikbud dan 

No. 3 tahun 2020 tentang tentang pencegahan COVID-19 pada Satuan 
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Pendidikan. Mewajibkan lembaga pendidikan untuk memberlakukan 

pembelajaran secara online.1 

Hal ini dilakukan agar memutus rantai penyebaran virus dan menjaga 

keamanan serta keselamatan peserta didik dan tenaga pendidik. Dengan adanya 

himbauan tersebut maka proses pembelajaran pun dilakukan dari rumah dengan 

memanfaatkan teknologi dan media internet. Beberapa institusi perguruan tinggi 

yang sebelumnya melakukan pembelajaran tatap muka di kampus masing-masing, 

kini harus mengadaptasi model pembelajaran e-learning atau yang biasa disebut 

pembelajaran daring.2
 

Pembelajaran daring merupakan pembelajaran tanpa tatap muka secara 

langsung antara dosen dan mahasiswa, tetapi melakukan melalui online. 

Pembelajaran dilakukan melalui video conference, e-learning atau distance 

learning. Pembelajaran daring merupakan hal yang baru, baik bagi mahasiswa 

maupun dosen sehingga membutuhkan waktu yang cukup lama untuk 

beradaptasi.3
 

Realita yang terjadi saat ini, terdapat beberapa kendala dan dampak yang 

dialami mahasiswa dan dosen dalam kegiatan belajar mengajar secara online, 

yaitu kendala bagi mahasiswa adalah kurangnya sarana, prasarana, dan sinyal 

yang tidak stabil. Dampak bagi mahasiswa adalah peningkatan biaya pembelian 

kuota internet, kurangnya pemahaman materi dan terlalu banyak tugas yang 

diberikan. Kendala bagi dosen adalah sinyal yang tidak stabil, sumber daya 

 

1 Pengelola Kemendikbud, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 2 Tahun 

2020 tentang Pencegahan dan Penanganan COVID-19 di lingkungan Kemendikbud dan Nomor 3 

Tahun 2020 tentang Pencegahan COVID-19 pada Satuan Pendidikan. 

2Nabila Hilmy Zhafira, dkk., “Persepsi Mahasiswa terhadap Perkuliahan Daring sebagai 

Sarana Pembelajaran selama Masa Karantina Covid-19”, Jurnal Bisnis dan Kajian Strategi 

Manajemen, Vol. 4. No. 1 (2020), h. 19. 

3 Erika Untari Dewi, Pengaruh Kecemasan saat Pembelajaran Daring Masa Pandemi 

Covid-19 terhadap Prestasi Belajar Mahasiswa. Jurnal Stikes William booth.ac.id. (22 April 2021). 
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manusia belum siap dan minimnya sarana prasarana yang dimiliki, berdampak 

pada rencana pembelajaran semester (RPS) dosen dan silabus yang tidak sesuai, 

penilaian yang tidak obyektif dan kualitas pembelajaran yang menurun. 

Pembelajaran daring, serta merta menyadarkan semua pihak potensi luar 

biasa internet yang belum dimanfaatkan sepenuhnya dalam berbagai bidang, 

termasuk bidang pendidikan. Tanpa batas ruang dan waktu, kegiatan pendidikan 

bisa dilakukan kapanpun dan dimanapun. Terlebih lagi, di era di mana belum ada 

kepastian kapan pandemi berakhir, sehingga pembelajaran daring adalah 

kebutuhan mutlak yang harus dipenuhi oleh seluruh masyarakat Indonesia. 

Dibalik setiap sisi positif suatu hal, pastilah tersimpan sisi negatif, atau 

setidaknya kemungkinan buruk yang bisa saja terjadi. Meskipun secara formal 

kegiatan pendidikan masih bisa dilakukan secara daring, namun karena mahasiswa 

harus belajar di rumah, pendidikan karakter selama masa pandemi ini, rasanya 

menjadi sedikit terabaikan. Sebelumnya, ketika kegiatan pendidikan dilakukan di 

kampus, pendidikan karakter dilakukan dengan pengawasan langsung dosen. 

Kegiatan-kegiatan yang mendukung pendidikan karakter juga bisa dilakukan 

secara langsung, secara intensif. 

Suasana pembelajaran yang membuat para dosen sulit untuk 

mengkoordinasi sumber daya yang ada seperti pengetahuan yang dimilikinya dan 

inovasi mengajar daring yang harus terpaksa dilakukannya, karena kebijakan 

pemerintah yang harus secara massif memberlakukan pembatasan sosial berskala 

besar (PSBB). Dampaknya adalah kampus, dosen, mahasiswa mau tidak mau 

harus menggunakan metode pembelajaran daring. Pandemi memaksa semua 

perguruan tinggi untuk menuntut dosen bergerak secara online untuk melengkapi 
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pembelajaran online. Namun, mereka berjuang untuk mengatasi kelelahan digital 

dan peningkatan hubungan emosional.4 

Merujuk pada penjelasan, inovasi muncul karena suatu keadaan yang 

membuat seseorang menyelesaikan suatu permasalahan di lingkungan sekitarnya. 

Inovasi juga diartikan sebagai sebuah gagasan baru yang dirasakan oleh berbagai 

pihak baik secara individu ataupun kelompok. Gagasan tersebut dapat dilihat dari 

yang dihasilkan teknologi informasi. 

Inovasi mempunyai ciri-ciri sebagai berikut: 1) adanya keuntungan relatif, 

maksudnya suatu hal dikatakan inovasi jika bisa menguntungkan bagi orang yang 

menerimanya, semakin menguntungkan inovasi tersebut, maka akan semakin 

cepat tersebar dimasyarakat; 2) kompatibel yaitu kesesuaian inovasi dengan nilai, 

hal ini terkait pengalaman dan juga kebutuhan dari orang yang menerima inovasi 

tersebut; 3) kompleksitas, yaitu tingkat kesulitan dalam memahami dan 

menggunakan inovasi; 4) triabilitas, inovasi yang ada dapat diterima atau tidak 

oleh penerima; dan 5) observabilitas, inovasi yang ada tersebut benar-benar dapat 

ketahui keuntungannya.5
 

Masalahnya adalah selain kampus yang harus membatasi gerak, dosen 

dituntut berinovasi terkait pengelolaan pembelajaran secara daring,  sementara 

bagi sebagian kalangan mahasiswa, daring merupakan metode pembelajaran yang 

selain rumit, tergolong mahal, juga besarnya kendala teknis terkait infrastruktur 

jaringan internet yang digunakan secara daring karena mengingat hampir sebagian 

besar mahasiswa UIN sejak PSBB (pembatasan sosial berskala besar) 

 

 
 
 

4Cedric Bheki Mpungose, “Lecturers’ Reflections on Use of Zoom Video Conferencing 

Technologyt for E-Learning at a South African University in the Contect of Coronavirus”, Journal 

of African identities, Vol. 22. No. 1 (2020), h. 147-150. 
5Rina Rahmi, “Inovasi Pembelajaran di Masa Pandemi Covid-19”, Jurnal Pendidikan 

(The Educational Journal), Vol. 30. No. 2 (2020), h. 114. 
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melaksanakan kuliah daring, baik yang berada di pelosok desa ataupun di daerah 

terpencil. 

Allah swt. berfirman dalam QS Ar-Ra‘d/13: 11. 

 

  ۗ مَ َُ ساهَ ن فُ  بَأَ رُوا مَا  َي اغ ي َِّ ٰ تََّّ َح  وُمٍ ق  بَأَ َا  رُوا َي اغ ي ِّ َمللَّه َلَ  نَّ إَ
 

Terjemahnya: 

 
 

“Sesungguhnya Allah tidak merubah keadaan sesuatu kaum sehingga 
mereka merubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri” 

 

Menjelaskan pentingnya usaha yang dilakukan agar dapat mencapai tujuan 

yang diinginkan. Dalam pendidikan dapat digambarkan sebagaimana seorang 

dosen yang berusaha, mahasiswa dapat mencapai tujuan dari pendidikan. Selain 

itu tidak hanya dosen, namun juga perlu kesadaran dari mahasiswa tersebut agar 

dapat berusaha untuk meningkatkan kualitas dirinya sendiri. Apalagi jika 

dihadapkan dengan pandemi seperti sekarang ini, dosen dituntut memiliki inovasi 

yang beragam agar mahasiswa memiliki semangat dalam belajar karena 

pembelajaran yang diajarkan penuh dengan kreatifitas. Mengenai dengan kualitas 

pendidikan, mutu pendidikan tidak bisa terjadi dengan sendirinya namun butuh 

proses dari pendidikan. Apabila dalam proses pendidikan tersebut dapat berjalan 

secara baik, efektif dan efisien maka dapat menjadikan peluang memperoleh hasil 

dari pendidikan yang bermutu. 

Banyak pengajar yang mengeluhkan partisipasi mahasiswa ketika 

pembelajaran daring berlangsung. Dosen kesulitan memastikan apakah 

mahasiswanya mengikuti pembelajaran dengan serius, karena sering terjadi, dalam 

pembelajaran daring, ada mahasiswa yang sengaja memasang video yang sudah 

direkam, agar seolah-olah mengikuti proses pembelajaran, namun ternyata mereka 

melakukan kegiatan lain. 

Proses evaluasi banyak kesulitan yang dihadapi, apabila biasanya tes atau 

ujian, dosen bisa melakukan pengawasan langsung, sehingga mahasiswa bisa 
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dididik untuk jujur dalam mengerjakan soal, sekarang keadaannya berubah, tidak 

ada yang bisa mengawasi dan memastikan apakah soal-soal yang diberikan, 

dikerjakan sendiri ataukah sembari mencari jawaban dari internet kemudian 

tinggal copy-paste jawaban. 

Pandemi tentunya memberikan efek yang besar bagi kondisi pembelajaran 

daring. Mahasiswa dan dosen memerlukan waktu menyesuaikan dengan jadwal 

perkuliahan dikarenakan bukan hanya saja perkuliahan yang dilaksanakan pada 

masa work from home.6 Menurut Nakayama, bahwa dari semua literatur dalam e- 

learning mengindikasikan bahwa tidak semua peserta didik sukses dalam 

pembelajaran online. Hal ini dikarenakan faktor lingkungan belajar, dan 

karakteristik masing-masing peserta didik. 7 Pembelajaran daring pada setiap 

Universitas menerapkan bentuk dan teknis yang berbeda-beda untuk outputnya, 

banyak juga mahasiswa yang merasa kurang paham mengenai materi, lebih 

banyak tugas mandiri. 

Dampak dari kasus pandemi ini menghambat aktivitas masyarakat yang 

biasanya bekerja di luar ruangan, masuk ke dalam ruangan dan mahasiswa juga 

terkena dampaknya yaitu melakukan pembelajaran secara online, dan 

melaksanakan kegiatan belajar secara online. Ketika pembelajaran online sudah 

dilaksanakan bukan berarti mahasiswa tidak bisa melakukan kegiatan yang 

produktif. Sangat disayangkan apabila mahasiswa hanya melakukan kesibukannya 

dengan mengerjakan tugas yang diberikan oleh dosen dan menonton film untuk 

mengisi waktu luangnya. Mahasiswa tidak hanya harus belajar di dalam kelas, 

 

 

 
 

6Dindin Jamaluddin, dkk., “Pembelajaran Daring Masa Pandemi Covid-19 pada Dosen 

dan Mahasiswa”, Jurnal Digital Library, Vol. 1, No. 2 (2020), h. 23. 

7Nakayama, “The Impact of Learner Characterics on Learning Performance in Hybrid 

Courses Among Japanese Students,” Elektronic Journal E-learning, Vol. 5, No. 3 (2011), h. 90. 
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tetapi mahasiswa juga harus belajar dari lingkungan sekitar dan menerapkan yang 

telah dipelajari. 

Pembelajaran yang dilaksanakan secara online terkadang kurang bisa 

dipraktikkan di rumah masing-masing karena keterbatasan alat dan sampel 

percobaan. Dosen pun lebih sulit mengawasi mahasiswa saat berlangsungnya 

pembelajaran daring karena terbatas pada media, sehingga mungkin ada 

mahasiswa yang ketiduran saat dosen menyampaikan materi atau mahasiswa 

hanya titip hadir saja tetapi tidak menyimak. Selain itu, masalah lain dari 

pembelajaran daring ini adalah masih terbatasnya sinyal internet di beberapa 

daerah sehingga menghambat berlangsungnya proses pembelajaran. 

Mahasiswa yang menjalani kuliah via online rasanya ada suka maupun 

duka. Sukanya, walaupun online tetap merasa senang telah memasuki ranah 

perkuliahan dan kuliah online membuat pengeluaran menjadi lebih hemat. 

Sedangkan dukanya adalah tidak dapat bertemu langsung dengan teman-teman, 

materi yang didapatkan kurang dipahami, dan juga keterbatasan dalam 

berkomunikasi. 

Setiap institusi pun diminta untuk memberikan inovasi terbaru untuk 

membentuk proses pembelajaran yang efektif. Tetapi, tidak semua institusi 

pendidikan ternyata paham betul mengenai inovasi terbaru yang harus dipakai 

untuk melaksanakan pembelajaran selama pandemi. Kebanyakan dari mereka 

masih belum bisa menyesuaikannya karena terkendala sarana dan prasarana. 

Saat pertama kali menjalani kuliah daring, ada ketakutan mengalami 

kesulitan, baik itu dalam bidang akademik maupun dalam hal bersosialisasi. 

Meskipun kuliah dilaksanakan melalui virtual meeting, materi yang diajarkan oleh 

dosen tetap bisa dipahami. Dalam hal bersosialisasi, juga tidak merasa kesulitan 

karena teman-teman seangkatan saling meng-support satu sama lain. Selain itu, 
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juga banyak mendapat arahan dari senior yang sangat membantu dalam mengenal 

dunia perkuliahan, sehingga kuliah daring tidak semenakutkan seperti yang saya 

kira sebelumnya. 

Proses belajar terjadi manakala ada interaksi antara dosen dan mahasiswa 

dan antar mahasiswa dengan sesamanya. Dalam interaksi pembelajaran, dosen 

memerankan fungsi sebagai pendidik, pemimpin belajar dan fasilitator belajar. 

Keterpaduan fungsi tersebut dapat meningkatkan minat dan hasil belajar 

mahasiswa. Tanpa adanya keinginan yang kuat dalam belajar, maka kegiatan 

proses belajar tidak berjalan dengan baik dan pada akhirnya keberhasilan dalam 

proses belajar tidak bisa mencapai hasil yang maksimal. Ketika mahasiswa  

merasa bosan dalam mengikuti pembelajaran e-learning maka dosen diharapkan 

mampu melakukan inovasi yang menarik didalam proses pembelajaran tersebut 

agar mahasiswa dapat mengikuti pembelajaran secara bersungguh-sungguh.8
 

Pembelajaran online yang diterapkan dengan menggunakan aplikasi 

memungkinkan pengajar dan peserta didik dapat melangsungkan pembelajaran 

tanpa melalui tatap muka di kelas dengan pemberian materi pembelajaran (berupa 

slide power point, video pembelajaran, tugas (mandiri atau kelompok), sekaligus 

penilaian. Pengajar dan peserta didik dalam aplikasi ini dimungkinkan untuk 

berinteraksi melalui forum diskusi (stream) terkait dengan permasalahan materi 

dan jalannya pembelajaran secara interaktif. 

Dosen bertanggung jawab dalam proses pembelajaran daring, sebab 

dosenlah yang secara langsung berupaya mempengaruhi, membina dan 

meningkatkan minat dan hasil belajar mahasiswa agar menjadi manusia yang 

cerdas, terampil, dan bermoral tinggi. Dosen dituntut memiliki kemampuan dasar 

yang diperlukan sebagai pendidik, khususnya kaitannya dengan inovasi dosen 

8 Ayunigtyas, Mengembangkan Minat dan Hasil Belajar Peserta Didik (Cet. XVII; 

Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2015), h. 21. 



9 
 

 

 

dalam pengelolaan pembelajaran, karena pendidikan bukan hanya transfer of 

knowledge, tetapi juga value sehingga dosen dituntut berperilaku baik, memiliki 

wawasan luas, berkualitas, ilmu yang berkembang, dan menerapkan inovasi baru. 

Menurut Wijayanti, inovasi dalam pembelajaran itu sangat penting karena 

berkaitan dengan proses perubahan pendidikan, batasan ini di dalamnya meliputi 

unsur-unsur penting sebuah perjalanan, dorongan kekuatan, praktik maju dari 

bentuk-bentuk tradisional. 9 Konsep-konsep pengembangan dan tujuannya 

berorientasi pada kebutuhan dunia pendidikan sekarang. Inovasi sebagai 

pengembangan konsep diri, tanggung jawab diri, ide-ide kemanusiaan, 

pengembangan kesadaran sosial, pandangan dunia, dan pertukaran budaya. 

Berdasarkan asumsi tersebut hasil observasi menunjukkan, bahwa pertama 

masih ada dosen mengajar secara tradisional, yaitu lebih terfokus kepada  

mengajar dari pada membelajarkan sehingga belum melakukan inovasi 

pembelajaran apalagi dimasa pandemi seperti sekarang ini. Kedua, sikap dosen 

dalam mengembangkan diri sangatlah beragam, dimana ada yang dengan sadar 

terus menerus meningkatkan diri dengan mengakses sumber-sumber mutakhir 

namun tak jarang pula ada yang merasa sudah puas dan nyaman dengan 

kemampuan yang dimiliki, akibatnya belum melakukan inovasi pembelajaran. 

Ketiga, masih ada dosen memiliki keterbatasan dalam mengakses informasi baru, 

penerapan pembelajaran materi terlalu teoretis, metode penyampaian monoton, 

dan kurang memanfaatkan berbagai media dengan optimal. 

Observasi berkaitan dengan mahasiswa, pertama masih ditemukan 

mahasiswa yang cepatnya bosan dalam mengikuti pembelajaran daring dan  

kurang berkonsentrasi, kedua minat belajar lemah ditandai dengan masih ada 

mahasiswa tidak dapat mengatur waktu. Jika masalah tersebut tidak segera diatasi 

 

 
9Wiwik Wijayanti, Kekuatan Inovasi dalam Dunia Pendidikan (Cet. III; Bandung: Sinar 

Baru Algensindo, 2016), h. 86. 
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maka akan mengganggu proses pembelajaran dan tentu berdampak buruk bagi 

mahasiswa terutama pada hasil belajarnya. 

 

B. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus 

1. Fokus Penelitian 

 
Penelitian ini difokuskan pada inovasi dosen dalam pengelolaan pembelajaran 

di masa pandemi (studi kasus program studi Pendidikan Agama Islam Pascasarjana UIN 

Alauddin Makassar) sehingga mampu menciptakan berbagai macam inovasi dan 

pengelolaan pembelajaran yang efektif dan efisien. 

2. Deskripsi Fokus 

 
Berikut dijelaskan tentang hubungan fokus dan deskripsi fokus. 

 

Fokus Penelitian Deskripsi fokus 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Inovasi Dosen dalam Pengelolaan 

Pembelajaran di Masa Pandemi 

1. Inovasi dosen yang dimaksud adalah 

keluwesan dosen di dalam mempergunakan 

platform pembelajaran dan sebagai salah- 

satu bentuk kontribusi kreatif dosen dalam 

hal mengelola dan dalam menggunakan 

media pembelajaran yang sifatnya lebih baik 

dari sebelumnya saat melaksanakan 

perkuliahan secara online. 

2. Pengelolaan pembelajaran mencakup 

semua kegiatan yang secara langsung 

dimaksudkan untuk mencapai tujuan-tujuan 

khusus pembelajaran (menyusun rencana 

pembelajaran, memberi informasi, bertanya, 

menilai, dan sebagainya). 
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3. Efektivitas dapat dinyatakan sebagai suatu 

tingkat keberhasilan dalam mencapai suatu 

tujuan, mutu pengajaran, keterampilan 

mengajar yang tepat, insentif dan waktu yang 

terpenuhi. 

 

 

C. Rumusan Masalah 

 
Penulis merumuskan beberapa sub masalah yang menjadi fokus penelitian, 

sebagai berikut: 

1. Bagaimana inovasi pembelajaran dosen Pascasarjana UIN Alauddin 

Makassar di masa pandemi? 

2. Bagaimana pengelolaan pembelajaran Pascasarjana UIN Alauddin 

Makassar di masa pandemi? 

3. Bagaimana efektivitas inovasi dosen Pascasarjana UIN Alauddin Makassar 

dalam pengelolaan pembelajaran di masa pandemi? 

D. Pengertian Operasional 

1. Inovasi Pembelajaran Dosen 

Inovasi yang dimaksudkan dalam penelitian ini adalah memiliki  arti, 

usaha mengkreasikan dan mengimplementasikan sesuatu menjadi satu 

kombinasi hasil pemikiran yang dirasa sebagai hal baru oleh dosen yang 

digunakan dalam mencapai tujuan pembelajaran. Inovasi ini muncul dari 

keresahan dosen tentang proses pembelajaran yang dianggap kurang berhasil 

sehingga keresahan inilah yang akhirnya membentuk ide baru (inovasi). 

Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa inovasi ada karena adanya 

masalah yang dirasakan, hampir tidak mungkin inovasi muncul tanpa adanya 
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masalah, serta yang diukur di dalam inovasi tersebut adalah media yang 

digunakan dosen ketika dalam proses belajar mengajar. Sebagaimana penjelasan 

bahwa proses pembelajaran juga terkena imbasnya, secara rela maupun terpaksa 

proses pembelajaran harus menggunakan inovasi yang luar biasa dari biasanya. 

Penekanan pembelajaran yang di luar jalur kebiasaan ini, mengakibatkan 

shock therapy bagi komponen yang berkecimpung di dalamnya. Salah satu jalan 

keluar yang dapat memberi solusi yaitu tetap mempertahankan proses 

pembelajaran sebagaimana mestinya dengan memberlakukan tatap muka secara 

daring, atau secara sadar semua komponen dipaksa untuk melakukan transformasi 

proses pembelajaran yang berbasis internet. 

2. Pengelolaan Pembelajaran 

Pengelolaan pembelajaran yang dimaksudkan disini adalah keterampilan 

dosen menciptakan pembelajaran yang efektif dan mengaturnya jika sulit dalam 

pembelajaran. Pembelajaran secara daring pada dasarnya merupakan model 

kegiatan belajar yang dilakukan dengan menggunakan jaringan, jarak yang jauh, 

dengan bantuan alat perantara seperti (gadget atau laptop). Pengelolaan 

pembelajaran merupakan salah satu hal pokok dalam implementasi pembelajaran 

di masa pandemi. Di samping konsep pembelajaran, prinsip dan strategi 

pembelajaran. Pengelolaan pembelajaran ini merupakan inovasi pendidikan untuk 

menjawab tantangan ketersediaan sumber belajar yang variatif. Keberhasilan dari 

media pembelajaran tergantung dari karakteristik mahasiswa dan kerja sama antar 

dosen. Pengelolaan pembelajaran mencakup semua kegiatan yang secara langsung 

dimaksudkan untuk mencapai tujuan-tujuan khusus pembelajaran (menyusun 

rencana pembelajaran, memberi informasi, bertanya, menilai, dan sebagainya. 

https://www.smpn4kra.sch.id/2021/06/konsep-pembelajaran-di-masa-pandemi.html
https://www.smpn4kra.sch.id/2021/06/prinsip-dan-strategi-pembelajaran-di.html
https://www.smpn4kra.sch.id/2021/06/prinsip-dan-strategi-pembelajaran-di.html
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3. Efektivitas Dosen Dalam Pengelolaan Pembelajaran 

 

Efektivitas memiliki arti adanya kesesuaian antara orang yang 

melaksanakan tugas dengan sasaran yang dituju. Efektivitas berkaitan dengan 

terlaksananya semua tugas pokok, tercapainya tujuan, ketepatan waktu, dan 

adanya partisipasi aktif dari mahasiswa. Keefektivan proses pembelajaran 

berkenaan dengan jalan, upaya teknik dan strategi yang digunakan dalam 

mencapai tujuan secara optimal, tepat dan cepat.10 Efektivitas adalah keaktifan, 

daya guna, adanya kesesuaian dalam suatu kegiatan atau suatu keadaan yang 

menunjukkan sejauh mana rencana dapat tercapai. Semakin banyak rencana yang 

dapat    dicapai,    semakin    efektif    pula     kegiatan     tersebut,     sehingga  

kata efektivitas dapat juga diartikan sebagai tingkat keberhasilan yang dapat 

dicapai dari suatu cara atau usaha tertentu sesuai dengan tujuan yang hendak 

dicapai. 

Kegiatan pembelajaran dalam pengelolaan sangat diperlukan karena 

sebelum proses belajar mengajar berlangsung, seorang dosen hendaknya 

menguasai secara fungsional pendekatan sistem pembelajaran, prosedur, metode, 

teknik pengajaran, menguasai secara mendalam bahan ajar dan mampu 

merencanakan dalam menggunakan fasilitas pengajaran. Oleh karena itu, perlu 

adanya suatu aktivitas pengelolaan pembelajaran yang baik dan terenacana. Maka 

yang diteliti didalamnya adalah apakah proses pengelolaan pembelajaran berjalan 

efektif atau tidak. Efektivitas dapat dinyatakan sebagai sutau tingkat keberhasilan 

dalam mencapai suatu tujuan, mutu pengajaran, keterampilan mengajar yang  

tepat, insentif dan waktu yang terpenuhi. 

 

 

10 Pembelajaran.co.id, https://www.rijal09.com/2016/12/cara-mengukur-dan-mengetahui- 

efektivitas-pembelajaran.html, (4 November 2021). 

https://www.rijal09.com/2016/12/cara-mengukur-dan-mengetahui-efektivitas-pembelajaran.html
https://www.rijal09.com/2016/12/cara-mengukur-dan-mengetahui-efektivitas-pembelajaran.html
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E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

a. Mendeskripsikan inovasi pembelajaran dosen Pascasarjana UIN Alauddin 

Makassar di masa pandemi. 

b. Mengelaborasi pengelolaan pembelajaran Pascasarjana UIN Alauddin 

Makassar di masa pandemi. 

c. Menganalisis keefektivan inovasi dosen Pascasarjana UIN Alauddin Makassar 

dalam pengelolaan pembelajaran di masa pandemi. 

F. Kegunaan Penelitian 

Adapun kegunaan penelitian yang di harapkan sebagai berikut: 

a. Kegunaan Ilmiah 

Penelitian ini diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan mengenai 

inovasi dosen dalam pengelolaan pembelajaran dimasa pandemi. 

b. Kegunaan Praktis 

1) Bagi lembaga UIN khususnya dosen Pascasarjana sebagai masukan dan 

sosialisasi dalam pengelolaan pembelajaran di masa pandemi UIN 

Alauddin Makassar terutama Pascasarjana Program Studi Pendidikan 

Agama Islam, dan di lingkungan perguruan tinggi Islam pada umumnya. 

2) Bagi mahasiswa, sebagai tambahan sumber belajar untuk menambah 

wawasan tentang inovasi yang diberikan oleh dosen dan menjadi bahan 

perbandingan bagi peneliti lain untuk mengembangkan penelitian dengan 

masalah yang relevan. 

3) Bagi kampus, hasil penelitian ini dapat memberikan masukan positif untuk 

pengembangan inovasi dalam pengelolaan pembelajaran di \masa 

pandemi. 



 

 

 

 

BAB II 

TINJAUAN TEORETIS 

 
A. Inovasi Pembelajaran Dosen 

1. Pengertian Inovasi Pembelajaran Dosen 

Inovasi secara etimologi berasal dari kata latin innovation yang berarti 

pembaharuan atau perubahan. Kata kerjanya innovo yang artinya memperbaharui 

dan mengubah, inovasi ialah suatu perubahan yang baru menuju kearah perbaikan, 

yang lain atau berbeda dari yang ada sebelumnya, yang dilakukan dengan sengaja 

dan berencana. Namun, maknanya berbeda dengan penemuan dalam arti discovery 

atau invention.1 

Discovery mempunyai makna penemuan sesuatu yang sebenarnya sudah 

ada sebelumnya, misalnya penggunaan model pembelajaran inquiri dalam mata 

pelajaran ilmu pengetahuan alam, untuk meningkatkan kualitas pembelajaran 

tersebut di Indonesia baru-baru ini dikembangkan, sebenarnya model 

pembelajaran tersebut sudah dilaksanakan di negara-negara lain, atau model 

pembelajaran melalui jaringan internet. Sedangkan Invention memiliki pengertian 

penemuan yang benar-benar baru belum tercipta sebelumnya. 

Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama 

mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, 

teknologi dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada 

masyarakat.2 Adapun perbedaan antara discovery dan juga invention ialah, dimana 

discovery adalah suatu penemuan mengenai hal yang telah ada sebelumnya, 

dimana belum diketahui dengan publik secara luas sekali. Sedangkan invention 

 

1 Pendidikan.co.id, https://pendidikan.co.id/pengertian-inovasi-tujuan-manfaat-ciri-dan- 

menurut-para-ahli/, (1 Oktober 2021). 
2Republik Indonesia, Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen 

(Cet. VI; Jakarta: Sinar Grafina, 2013), h. 2. 
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https://id.wikipedia.org/wiki/Ilmu_pengetahuan
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adalah suatu penemuan mengenai hal yang tidak ada sebelumnya, dimana lebih 

untuk menghasilkan kreasi atau inovasi yang baru. 

Pengertian inovasi menurut Everett M. Rogers yang dikutip oleh 

Syaefudin bahwa inovasi adalah suatu ide, gagasan, praktek atau objek/benda 

yang disadari dan diterima sebagai suatu hal yang baru oleh seseorang atau 

kelompok untuk diadopsi sebagai suatu gagasan baru yang diterapkan untuk 

memprakarsai atau memperbaiki hasil pembelajaran. 3 Inovasi pembelajaran 

merupakan sesuatu yang penting dan mesti dimiliki atau dilakukan oleh seorang 

dosen. Hal ini disebabkan karena pembelajaran akan lebih hidup dan bermakna. 

Berbagai inovasi tersebut diharapkan dapat memberikan motivasi kepada 

mahasiswa agar lebih giat dan senang belajar. Pada hakekatnya sifat inovasi itu 

amat relatif, dalam arti inovasi yang dilakukan sebenarnya barangkali sudah tidak 

asing bagi orang lain. Tetapi sebagai seorang pengajar yang setiap hari 

berinteraksi dengan mahasiswa, maka tidaklah salah apabila terus-menerus 

melakukan inovasi dalam pembelajaran. 

Secara harfiah inovasi/innovation berasal dari kata to innovate yang 

mempunyai arti membuat perubahan atau memperkenalkan sesuatu yang baru, 

inovasi kadang diartikan sebagai penemuan. 4 Kemauan dosen untuk mencoba 

menemukan, menggali dan mencari berbagai terobosan, pendekatan, metode dan 

sistem pembelajaran merupakan salah satu penunjang akan munculnya berbagai 

inovasi-inovasi baru yang menarik. 

Sedang dalam Undang-undang No. 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen 

pada Pasal 1 ayat 1 menyebutkan bahwa: 

 

 

 
3Udin Syaefudin, Inovasi Pendidikan (Bandung: Alfabeta, 2012), h. 13. 
4Wina Sanjaya, Kurikulum dan Pembelajaran (Teoritik dan Praktik Kurikulum KTSP), 

(Prenada Media Group Jakarta, 2011), h. 293. 



17 
 

 

 

“Guru dan Dosen adalah pendidik profesional dengan tugas utama 

mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan 

mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur 

pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah.”5 Dengan 

demikian dapat dikatakan dosen merupakan pekerja profesional dalam 

bidang mengajar, yang berdiri memiliki kewajiban dan tanggung jawab 

kepada atasannya secara administrasi. Serta tentunya juga bertanggung 

jawab kepada masyarakat luas secara moral. 

Profesi dosen merupakan bidang pekerjaan khusus yang dilaksanakan 

berdasarkan prinsip sebagai berikut: 

a. Memiliki bakat, minat, panggilan jiwa, dan idealisme. 

b. Memiliki komitmen untuk meningkatkan mutu pendidikan, keimanan, 

ketakwaan, dan akhlak mulia. 

c. Memiliki kualifikasi akademik dan latar belakang pendidikan sesuai dengan 

bidang tugas. 

d. Memiliki kompetensi yang diperlukan sesuai dengan bidang tugas. 

e. Memiliki tanggung jawab atas pelaksanaan tugas keprofesionalan. 

f. Memperoleh penghasilan yang ditentukan sesuai dengan prestasi kerja. 

g. Memiliki kesempatan untuk mengembangkan keprofesionalan secara 

berkelanjutan dengan belajar sepanjang hayat. 

h. Memiliki jaminan perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas 

keprofesionalan.6 Dosen wajib memiliki kualifikasi akademik, kompetensi, 

sertifikat pendidik, sehat jasmani dan rohani, dan memenuhi kualifikasi lain 

yang dipersyaratkan satuan pendidikan tinggi tempat bertugas, serta memiliki 

 
2. 

 
2-3. 

5Republik Indonesia, Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, h. 

 
6Republik Indonesia, Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, h. 
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kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Dengan begitu, 

ketika memberikan kompetensi, keilmuan dan keahlian, maka dosen harus 

memiliki kemampuan baik serta ilmu yang selalu berkembang. Selain itu 

dosen dituntut untuk terus belajar, meneliti, ikut pelatihan, agar mampu 

mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Kalau dosennya 

statis, dapat dipastikan mengajar sesuatu yang membuat mahasiswa cepat 

bosan. 

Inovasi di masa pandemi ini sebagai seorang pendidik harus memastikan 

bahwa kegiatan belajar mengajar tetap berjalan meskipun mahasiswa berada di 

rumah, inovasi pembelajaran merupakan solusi yang perlu didesain dan 

dilaksanakan oleh dosen dengan menggunakan media atau aplikasi pembelajaran 

yang ada seperti media pembelajaran daring (online). Sistem pembelajaran 

dilaksanakan melalui perangkat komputer (PC) atau laptop yang terhubung 

dengan koneksi jaringan internet, juga dapat menggunakan android. 

Pendidik dapat menggunakan media aplikasi yaitu WhatsAap group, 

Zoom dll, sebagai suatu sarana pembelajaran jarak jauh yang akan membuat dosen 

dan mahasiswa dapat belajar di waktu yang bersamaan walaupun berada  di 

tempat yang berbeda. Dalam penelitian Cedric Bheki Mpungose dengan judul 

lecturer’s reflections on use of Zoom video conferencing technologyt for e- 

learning at a south African University in the contect of coronavirus yang 

mengeksplorasi refleksi dosen tentang penggunaan Zoom untuk e-learning 

menunjukkan bahwa penggunaan Zoom sebagai platform yang berguna 

untukmelamukan tatap muka secara jarak jauh dalam meningkatkan pembelajaran 
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online yang efektif selama pandemi. 7 mahasiswa dapat berkomunikasi dengan 

dosen secara mudah walaupun dilakukan secara online. 

Dosen juga dapat memberikan tugas-tugas atau latihan untuk membuat 

peserta didik memahami materi yang diberikan. Banyak inovasi-inovasi 

pembelajaran lainnya yang bisa dilakukan oleh dosen demi memastikan 

pembelajaran tetap berjalan dengan baik. Secara umum, dosen mengembangkan 

inovasi pembelajaran di masa pandemi dengan tetap memperhatikan kaidah ilmiah 

dengan langkah-langkah sebagai berikut: a) melakukan analisis permasalahan; b) 

mengidentifikasi solusi (penyelesaian masalah); c) menyusun rancangan 

pembelajaran; d) melaksanakan aktivitas pembelajaran; e) melakukan evaluasi  

dan revisi.8 Dosen mengolah dan menata semua komponen pembelajaran sesuai 

rtime dan gaya belajar mahasiswa, agar pembelajaran menjadi efektif dan 

menyenangkan. 

2. Alternatif Pilihan Mengajar Dosen Selama Pandemi 

Proses belajar mengajar dosen bisa saja mempergunakan berbagai macam 

platform untuk kelancaran mengajar selama masa pandemi dan macam-macam 

platform itu dipergunakan sebagai pengganti pembelajaran secara tatap muka. 

Macam-macam alternatif pilihan dosen dalam mengajar saat pandemi, 
 

yaitu: 

a. Zoom Cloud Meeting 

Aplikasi zoom adalah layanan konferensi video dengan basis cloud 

computing dimana pengguna dapat bertemu dengan orang lain secara virtual. 

Zoom sendiri didirikan pada tahun 2011 namun ketenarannya memuncak pada 

 

7Cedric Bheki Mpungose, Lecturer’s Reflections on Use of Zoom Video Conferencing 

Technologyt for E-Learning at a South African University in the Contect of Coronavirus, Journal 

of African Identities, Vol. 22, No. 1 (2020), h. 147-150. 
8Ade Koesnandar, “Membangun Kreativitas dan Inovasi”, Artikel Tumbuhnya Kreativitas 

dan Inovasi Pembelajaran di Era Pandemi (2021). 
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saat masa pandemi ini karena banyak orang yang memakainya untuk 

melaksanakan konferensi elektronik, termasuk dosen yang juga menggunakan 

aplikasi Zoom ini untuk membuat pertemuan tatap muka secara daring. 

Penggunaan aplikasi video conference Zoom saat ini sudah sangat umum 

digunakan. Hal ini salah satunya dipicu oleh penyebaran virus COVID-19 sejak 

awal tahun 2020. Akibat penyebaran virus tersebut, orang-orang perlu di 

rumahkan agar memutuskan rantai penyebaran virus. 

Banyak juga kampus yang sudah menggunakan aplikasi Zoom buat belajar 

bersama dengan mempresentasikan makalah dalam perkuliahan. Secara bersama- 

sama, bisa bertatap muka langsung dengan kelompok dan juga dosen secara 

langsung melihat mahasiswanya. 9 Pada masa work from home saat ini dengan 

adanya pandemi yang melanda belahan dunia termasuk di Indonesia menjadikan 

banyaknya pekerjaan yang dilakukan oleh manusia dengan menggunakan ragam 

aplikasi yang menunjang pekerjaannya. Oleh karena itu, manajemen perguruan 

tinggi harus menggunakan teknologi internetdalam pembelajaran sebagai satu- 

satunya pilihan untuk melanjutkan semua kegiatan akademik di seluruh perguruan 

tinggi di dunia seperti yang dilakukan Shahnaz M. Alkhalil, Ahmad A. Manasrah, 

Loai M, Dabbour, Esra’a A. Bashayreh, Eman A. Abdelhafez dan Esraa G. 

Rababa dengan judul “Covid-19 Pandemic and the E-learning in Higher 

Instituions of Education: Faculty of Enginering and Technology at Al-Zaytonah 

University of Jordan as a Case Study”.10 Meneyelidiki bagaimana mahasisswa 

mengatasi metode e-learning selama pandemi. 

 

 
9Ismail Akbar, “Penggunaan Zoom sebagai Media Pembelajaran Online”, Jurnal Ilmu 

Pendidikan Nonformal (2020), h. 97. 
10 Shahnaz M. Alkhalil, dkk., “Covid-19 Pandemic and the E-Learning in Higher 

Instituions of Education: Faculty of Enginering and Technology at Al-Zaytonah University of 

Jordan as a Case Study”, Journal of Human Behavior in the Social Environment, Vol. 43, No. 4 

(2021), h. 1-12. 
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Zoom dapat dikatergorikan sebagai media pembelajaran online yang 

diartikan sebagai suatu jenis belajar mengajar yang memungkinkan 

tersampaikannya bahan ajar ke mahasiswa dengan menggunakan media internet. 

Media pembelajaran online sebagai sebuah alternatif pembelajaran yang berbasis 

elektronik memberikan banyak manfaat terutama terhadap proses pendidikan yang 

dilakukan dengan jarak jauh. Dalam membuat media pembelajaran online perlu 

mempertimbangkan harapan dan tujuan mereka dalam mengikuti media 

pembelajaran online, kecepatan dalam mengakses internet atau jaringan, 

keterbatasan tema (bandwidth), biaya untuk akses internet, serta latar belakang 

pengetahuan yang menyangkut kesiapan dalam mengikuti pembelajaran.11
 

Zoom sebagai video conferencing ini banyak digunakan di berbagai 

kalangan seperti pembelajaran jarak jauh yang dilakukan oleh dosen dengan 

mahasiswa karena karena kualitas video dan audio dapat tetap terjaga meskipun 

koneksi internet tidak stabil. Generasi milenial di masa ini merupakan generasi 

yang terlahir pada zaman yang semakin canggih sehingga gaya dan media 

pembelajaran yang digunakan sangat generasi global dan visual. 

Langkah-langkah penggunaan Zoom yang diterapkan selama proses 

pembelajaran yaitu: sebelum pembelajaran dimulai maka mahasiswa dan dosen 

mengunduh aplikasi Zoom untuk digunakan dalam proses pembelajaran, setelah 

terunduh maka mahasiswa atau dosen memberikan id dan password kepada 

peserta yang lainya agar bisa bergabung ke dalam ruang Zoom, setelah id dan 

password telah di masukkan maka mahasiswa dan dosen secara otomatis akan 

bergabung ke dalam Zoom serta proses pembelajaran akan segera dimulai yang 

 

 

 
11 Brahma, “Penggunaan Zoom Sebagai Pembelajaran Berbasis Online Dalam Mata 

Kuliah Sosiologi dan Antropologi Pada Mahasiswa PPKN di STKIP Kusumanegara Jakarta,” 

Aksara: Jurnal Ilmu Pendidikan Nonformal, Vol. 6, No. 2 (2020), h. 97. 
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diawali dengan mengabsen mahasiswa.12 Selain itu ada fitur chatting yang dapat 

dimanfaatkan saat pembelajaran berlangsung. 

Zoom menjadi solusi yang sangat tepat di tengah pandemi ini. Manfaat  

dari penggunaan aplikasi Zoom dapat meningkatkan pengetahuan media 

teknologi. Aplikasi Zoom juga menyediakan fitur yang berbeda dari aplikasi 

lainya. Salah satu fitur yang sering digunakan adalah penjadwalan meeting dan 

share dari dokumen tersebut untuk slide presentasi. Selain itu ada fitur chatting 

yang dapat dimanfaatkan pada saat pembelajaran berlangsung. Zoom menjadi 

solusi yang sangat tepat di saat proses pembelajaran berlangsung. Adanya video 

conference Zoom dapat bermanfaat bagi pelaksanaan perkuliahan, terjadi 

komunikasi secara daring dapat memanfaatkan teknologi cloud computer dosen 

dan mahasiswa. Hal ini berdampak positif bagi dosen dan mahasiswa sehingga 

saling berhubungan melalui dunia maya dan tercapainya materi perkulihan dalam 

satu semester. 

Ada beberapa kelebihan saat menggunakan aplikasi Zoom. Pertama, Zoom 

dapat di download di Play store dan memungkinkan dapat bergabung sampai 100 

partisipan bahkan lebih. Kedua, dapat menjadwalkan pembelajaran lewat fitur 

schedule (jadwal). Ketiga, bisa merekam dan menyimpan video saat pembelajaran 

berlangsung. Keempat, Zoom cloud meeting dapat bekerja pada perangkat 

android, ios, windows, dan mac virtual background yang bisa di ganti. Selain 

kelebihan sebagaimana disebutkan, Zoom pun memiliki kekurangnya yaitu 

pembelajaran hanya dapat berlangsung selama 40 Menit. Jika sudah 40 menit, 

aplikasi secara otomatis keluar dan harus log in kembali dengan user id yang baru. 

Selain itu mahasiswa harus memiliki jaringan yang ekstra, agar saat pembelajaran 

 

12Junita Monica dan Dini Fitriawati, “Efektivitas Penggunaan Aplikasi Zoom Sebagai 

Media Pembelajaran Online Pada Mahasiswa Saat Pandemi COVID-19,” Jurnal Communio: 

Jurnal Ilmu Komunikasi, Vol. IX, No. 2 (2020), h. 1636. 
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tidak ada hambatan apapun. 13 Pembelajaran secara online mendapat tanggapan 

baik dari mahasiswa karena pembelajaran yang lebih fleksibel saat 

menggunakanya. Dengan adanya pembelajaran online menjadikan mahasiswa 

lebih mandiri dan mendorong mahasiswa lebih aktif dalam perkulihan. Hanya saja 

terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan, salah satunya adalah ketersedian 

paket data internet yang biayanya di keluarkan secara lebih ekstra oleh mahasiswa 

saat pembelajaran online. Pembelajaran online melalui Zoom menjadikan 

pembelajaran lebih efektif, karena banyaknya fitur-fitur pendukung saat 

berlangsungnya pembelajaran online di tengah pandemi sekarang ini. 

b. Google Meet 

Google meet merupakan sebuah aplikasi video conference yang digunakan 

untuk proses meeting secara online yang dibuat dan dikembangkan oleh Google. 

Google meet memungkinkan pengguna untuk mengadakan rapat saat dalam 

perjalanan, melaksanakan kegiatan belajar mengajar dan kelas pelatihan virtual, 

wawancara jarak jauh, dan masih banyak lagi. Google meet memiliki fitur yang 

bisa dimanfaatkan untuk melakukan panggilan video berkualitas tinggi untuk 

group yang dapat mencapai 250 orang. Disamping itu, pada kondisi pandemi 

seperti sekarang ini, semakin banyak orang yang mulai memanfaatkan aplikasi 

google meet dalam bekerja atau belajar dari rumah. 

Saat ini google meet menjadi salah satu fitur Google yang mengalami 

pertumbuhan tercepat. Angka pengguna harian aplikasi Google meet meningkat 

hingga 25 kali lipat pada periode antara bulan januari hingga maret 2020. Google 

meet merupakan versi yang terbaru dan lebih kuat dibandingkan dengan hangouts 

pendahulunya karena Google meet memiliki fitur yang mampu ditampilkan pada 

 

13Junita Monica dan Dini Fitriawati, “Efektivitas Penggunaan Aplikasi Zoom Sebagai 

Media Pembelajaran Online Pada Mahasiswa Saat Pandemi COVID-19,” Jurnal Communio: 

Jurnal Ilmu Komunikasi, Vol. IX, No. 2 (2020), h. 1638. 
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aplikasi web, android, dan Ios.14 Disamping itu, aplikasi Google meet memiliki 

interface atau antar muka yang unik dan fungsional dengan ukuran ringan dan 

cepat, mengedepankan pengelolaan yang lebih efisien sehingga mudah untuk 

digunakan dan diikuti oleh semua penggunanya. 

Langkah-langkah penggunaan Google meet di dalam proses pembelajaran 

selama pandemi yaitu: langkah pertama, mahasiswa dan dosen mengunduh 

aplikasi Google meet terlebih dahulu, setelah selesai diunduh, salah-satu 

mahasiswa membuat link lalu kemudian mengirimkan link tersebut ke dalam 

group kelas agar bisa mengikuti proses pembelajaran dengan memasukkan id dan 

password yang dibagikan oleh dosen atau mahasiswa yang membuat link Google 

meet tersebut. Setelah dosen dan mahasiswa telah bergabung ke dalam ruang meet 

maka proses pembelajaran akan dimulai yang diawali dengan dosen mengabsen 

mahasiswa secara bergantian dan dilanjutkan dengan mahasiswa yang bertugas 

mempresentasikan makalah, setelah selesai maka dosen melanjutkan dengan 

diskusi dan juga tanya jawab agar pembelajaran yang dilakukan di masa pandemi 

tetap berjalan sesuai dengan yang diinginkan. 

Melalui pembelajaran online atau pembelajaran jarak jauh, mahasiswa 

dapat berkomunikasi dengan dosen kapan saja. Demikian juga sebaliknya. Sifat 

komunikasinya bisa tertutup antara satu mahasiswa dengan dosen atau bahkan 

secara bersama-sama melalui papan pengumuman. Komunikasinya juga masih 

bisa dipilih, mau secara serentak atau tidak. Pembelajaran jarak jauh ini 

menggunakan aplikasi google meet yang termasuk salah satu dari media 

pembelajaran e-learning dapat memudahkan para mahasiswa dalam menghemat 

waktu dan biaya. 

 

14 Juniartini dan Rasna, “Pemanfaatan Aplikasi Google Meet Dalam Keterampilan 

Menyimak Dan Berbicara Untuk Pembelajaran Bahasa Pada Masa Pandemi Covid-19,” Jurnal 

Pendidikan dan Pembelajaran Bahasa Indonesia, Vol. 9, No. 2 (2020), h. 134-135. 
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Menurut Dara Sawitri, terdapat kelebihan dan kekurangan aplikasi google 

meet, yaitu: terdapat fitur white board yang berfungsi untuk menjelaskan suatu hal 

dengan menggunakan gambar atau angka apabila hal tersebut sulit dijelaskan 

dengan menggunakan lisan, bersifat open source atau dapat diunduh secara gratis, 

tampilan video dengan resolusi high definition (HD) dan juga disupport dengan 

resolusi lain, sehingga tampilan video menjadi lebih jernih, sederhana dan akses 

yang mudah, terdapat layanan enkripsi video yang dapat mencegah agar data 

pribadi yang tersimpan di dalam aplikasi tersebut tidak akan disalah gunakan, 

seperti pencurian ataupun jual beli data, pilihan tampilan yang beragam dan 

menarik, dengan tampilan video yang dapat diatur sesuai keinginan seperti 

penyesuaian tata letak dan mengganti latar untuk video yang ditampilkan dan 

dapat mengundang hingga 250 peserta dengan berlangganan google suite. 15 

Google meet dalam pembelajarn daring dapat meningkatkan hasil belajar. 

Hal tersebut dapat dilihat dari implementasi penggunaan berbagai fitur 

yang ada pada google meet seperti share screen yang dapat digunakan untuk 

memudahkan pendidik dalam menyampaikan materi. Pemanfaatan berbagai fitur 

yang ada di google meet sangat efektif dan efisien digunakan pada saat 

pembelajaran daring saat ini. Adapun kelemahan yang terdapat pada google meet, 

yaitu: ketersediaan kuota internet, jaringan yang terkadang tidak stabil, serta alat 

penunjang seperti komputer atau laptop tidak ada jaminan bahwa mahasiswa 

bersungguh-sungguh dalam mendengarkan materi yang diberikan oleh dosen, 

adanya jadwal yang berbenturan karena ada perubahan jadwal yang mendadak. 

Kurangnya motivasi dalam mengerjakan tugas, dan sebagainya, diharapkan sebisa 

mungkin mahasiswa fokus dalam memahami materi yang disampaikan oleh 

 
15 Sawitri, “Penggunaan Google Meet untuk Work from Home di Era Pandemic 

Coronavirus Disease 2019 (COVID-19). Medan: Teknik Informatika Univesitas Harapan. 

http://jurnal.harapan.ac.id/index.php/Prioritas/article/view/161. 

http://jurnal.harapan.ac.id/index.php/Prioritas/article/view/161
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dosen. Jika ada kesalahan teknis seperti jaringan yang tidak stabil atau perangkat 

yang mati secara tiba-tiba, usahakan jangan panik dan tetap rileks tunggu hingga 

perangkat hidup kembali dan jaringan kembali stabil. Tanyakan pada teman jika 

ada poin-poin yang tidak dimengerti atau bisa mengadakan diskusi kelompok 

bersama teman-teman agar dapat lebih memahami materi, saat mengerjakan tugas 

kelompok, seharusnya mahasiswa disiplin dalam mengerjakan dan bertanggung 

jawab untuk menyelesaikannya dengan baik.16 Keberhasilan sistem pembelajaran 

berbasis online dipengaruhi oleh beberapa komponen baik itu dari mahasiswa, 

dosen, sumber materi atau bahan ajar, maupun teknologi informasi. 

Jika pembelajaran berbasis online diterapkan dalam jangka panjang tanpa 

diselingi dengan model pembelajaran lain tentunya dapat menimbulkan rasa 

jenuh. Diperlukan model pembelajaran daring yang lebih variatif sebagai  

alternatif yang dapat digunakan di masa mendatang agar pembelajaran tetap 

menarik sehingga tujuan dari pendidikan secara umum dapat tercapai. 

Pembelajaran berbasis online dinilai tepat untuk diterapkan pada masa pandemi 

karena berkaitan dengan protokol kesehatan. Diharapkan pandemi ini segera 

berlalu agar peserta didik dan masyarakat luas dapat menjalankan aktivitasnya 

seperti sedia kala. 

c. Lentera (Learning Center Area) 

Lentera (Learning Center Area) adalah salah satu aplikasi belajar online 

yang merupakan produk inovasi UIN Alauddin Makassar. Bekerjasama dengan 

penyedia layanan telekomunikasi yang membuat kebijakan akses bebas kuliah 

online. 

 

 

 
16 Sawitri, “Penggunaan Google Meet untuk Work from Home di Era Pandemic 

Coronavirus Disease 2019 (COVID-19). Medan: Teknik Informatika Univesitas Harapan. 

http://jurnal.harapan.ac.id/index.php/Prioritas/article/view/161. 

http://jurnal.harapan.ac.id/index.php/Prioritas/article/view/161
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Lentera (learning center area) merupakan ruang atau tempat pembelajaran 

mahasiswa secara online  atau  biasa  disebut  e-learning.  Dengan  model  

berbasis virtual class, aplikasi ini berfungsi untuk membantu dosen mengajar dan 

memudahkan mahasiswa dalam proses perkuliahan. Di dalam lentera, mahasiswa 

dapat menggunakan akun portal akademik, sedangkan untuk dosen dapat 

menggunakan akun dosen. 

Aplikasi ini merupakan platfform yang di dalamnya terdapat banyak fitur 

sebagai instrumen yang digunakan mahasiswa dan dosen untuk berinovasi 

memaksimalkan pengelolaan pembelajaran. Disebut platform karena aplikasi ini 

dijadikan aplikasi utama bagi pihak kampus UIN Alauddin secara massif dalam 

menggerakkan pengelolaan pembelajaran secara online. Setelah masuk kebijakan 

Rektor yang berkaitan dengan pandemi ini diiringi dengan satu produk LMS 

(learning management system) atau yang sering disebut dengan lentera. 

Lentera ini tidak mewajibkan dosen memasukkan semua materi-materi 

perkuliahannya dalam sebuah sistem. Tersedia jendela khusus seperti RPS 

(rencana pembelajaran semester), materi-materi dosen, chatting antar mahasiswa 

dan dosen, teleconference, dan jendela khusus untuk absensi. Terdapat berbagai 

macam fitur pada lentera yang bisa digunakan dalam proses pembelajaran di masa 

pandemi, seperti telekonfrensi juga menyediakan fitur berbagi layar (screen 

sharing) yang memungkinkan dosen membagikan materi agar bisa dilihat oleh 

mahasiswa. Browser akan meminta izin untuk mengakses layar. Setelah itu 

tampilan akan kembali ke layar telekonfrensi dan akan menampilkan layar yang 

dibagikan tadi. Semua peserta telekonfrensi dapat melihat  materi  dilayar 

tersebut. 17 Penggunaan lentera dapat memudahkan para dosen dan mahasiswa 

ketika melaksanakan proses pembelajaran, karena fitur-fitur yang terdapat di 

17Pustipad, Petunjuk Penggunaan Versi 1.0 Lentera UIN Alauddin Makassar. sin.fst.uin- 

alauddin.ac.id (01 September 2021). 
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dalam lentera telah tersedia dan siap digunakan dalam proses pembelajaran. 

Lentera dapat disandingkan dengan aplikasi seperti Zoom dan Google meet karena 

memiliki fungsi dan manfaat yang sama pentingnya. 

Produk LMS (learning management system) menjadi salah-satu aplikasi 

yang digunakan kampus UIN ketika melaksanakan proses pembelajaran di masa 

pandemi. Aplikasi ini sangat lengkap namun jika lentera banyak digunakan oleh 

dosen dan mahasiswa secara bersamaan maka akses untuk menggunakan lentera 

cenderung menjadi lambat. 

d. WhatsApp 

WhatsApp merupakan  salah  satu  media   untuk   berbagi   dan   

menyimak di luar gruop chat yang dimiliki. Berbagi foto, video, atau link website 

yang mungkin belum diketahui banyak orang. Aplikasi whatsApp tidak hanya 

dapat dimanfaatkan untuk ngobrol (chatting) saja, tetapi aplikasi whatsApp 

ternyata dapat juga dimanfaatkan mendukung kegiatan belajar mengajar. Fasilitas 

group WhatsApp ternyata dapat digunakan dalam menyelenggarakan perkuliahan 

secara daring (online) dengan mudah. 

Cukup dengan membuat group WhatsApp sesuai nama mata kuliah dan 

memasukkan semua nomor handphone mahasiswa yang mengambil mata kuliah 

tersebut, maka dosen dapat dengan mudah menyelenggarakan perkuliahan secara 

daring (online) dan realtime. Melalui sistem perkuliahan secara daring dan 

realtime ini, dosen juga dapat memantau kehadiran mahasiswa yang mengikuti 

perkuliahan. 18 Peneliti mencoba menggunakan media komunikasi dengan 

memanfaatkan aplikasi WhatsApp. Aplikasi ini mempunyai fitur yang lengkap,  

cepat, mudah mengoperasikan, dan praktis. 

 

 

 
 

18Andika Prajana, “Pemanfaatan Aplikasi Whatsapp dalam Media Pembelajaran”, Jurnal 

Pendidikan Teknologi, Vol. 1, No. 2 (2017), h. 122-123.
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Rohmadi, menyatakan bahwa indikator penggunaan WhatsApp dibagi 

menjadi 6, yaitu; group WhatsApp reuni, group WhatsApp diskusi, mengirim 

undangan acara, menelepon, berbagi lokasi, dan WhastApp web. Adapun indikator 

penggunaan WhatsApp yang digunakan sebagai media pembelajaran dalam 

penelitian ini adalah group WhatsApp diskusi.19 Hal ini dapat dikategorikan pada 

indikator tersebut karena tidak tertutup kemungkinan terjadi diskusi dalam group 

antara mahasiswa dengan dosen maupun antar mahasiswa dengan mahasiwa. 

Menurut Pustikayasa, adapun kelebihan pada WhatsApp sebagai media 

pembelajaran, yaitu: mahasiswa dan dosen tidak harus login terlebih dahulu untuk 

mengakses WhatsApp jika nomor ponsel sudah terdaftar, langsung terhubung 

dengan kontak pengguna WhatsApp lainnya, Pengguna dapat bertukar kontak 

dengan pengguna lainnya, aplikasi ini tidak menguras kuota terlalu banyak, dosen 

dan mahasiswa dapat berdiskusi dan bertanya jawab dengan lebih rileks, dapat 

melihat siapa saja yang sudah membaca dan siapa yang tidak aktif. 

Dosen dapat mengirimkan dokumen, foto, audio ataupun video sebagai 

materi pembelajaran melalui group WhatsApp, mahasiswa dapat melihat dan 

mengulang kembali materi pembelajaran melalui handphone serta dapat 

berkomunikasi kapan saja dan di mana saja. 20 Aplikasi WhatsApp merupakan 

aplikasi yang paling mudah digunakan dalam proses pembelajaran di masa 

pandemi, karena mahasiswa hanya mengirim tugas yang di berikan oleh dosen 

melalui group kelas sesuai dengan materi pembelajaran. Maka ketika mahasiswa 

 

 

 
19Rohmadi, Tips Produktif Bersosial Media, (Jakarta: Gramedia, 2016), h. 34. 
20Pustikayasa, “Grup WhatsApp Sebagai Media Pembelajaran”, Widya Genitri: Jurnal 

Ilmiah Pendidikan, Agama Dan Kebudayaan Hindu, Vol. 10, No. 2 (2021), h. 53. 
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memperesentasikan makalah yaitu dengan cara mengirim voice note melalui 

group WhasApp yang disimak oleh mahasiswa lainnya dan juga dosen tersebut. 

Aplikasi WhatsApp memiliki banyak fitur obrolan. Salah satu fitur tersebut 

adalah obrolan group atau group chat. Fitur tersebut memungkinkan pengguna 

WhatsApp mengobrol dalam sebuah ruang obrolan yang biasa disebut sebagai 

group. Jumlah maksimal anggota 250 pengguna. Obrolan group dalam layanan 

WhatsApp dapat dibuat tanpa syarat, dan pembuat group dapat menambahkan 

anggota hingga mencapai batas maksimal. 

Pustikayasa juga menambahkan bahwa terdapat kelemahan yang ada pada 

aplikasi WhatsApp, yaitu: pengguna harus terhubung dengan layanan internet 

untuk menggunakan aplikasi ini, jika tidak terhubung akan menghambat proses 

pembelajaran secara daring, komunikasi hanya dengan chat saja, kapasitas orang 

terbatas jika ingin bertatap muka secara virtual (video call).21 Dari penjelasan, 

dapat dilihat beberapa fitur yang dapat digunakan WhatsApp. Selain itu, adapula 

kelebihan-kelebihan pada WhatsApp yang digunakan sebagai media pembelajaran 

daring ada masa pandemi ini. Semua kelebihan tersebut dapat membantu proses 

pembelajaran daring seperti saat ini. Namun ada pula beberapa kelemahan dari 

aplikasi WhatsApp yaitu harus terhubung dengan layanan internet dan kapasitas 

orang yang terbatas untuk melakukan panggilan. 

Berdasarkan penjelasan, maka penulis menyimpulkan yang dimaksud 

dengan inovasi dosen adalah suatu ide, cara atau metode yang bisa dilakukan oleh 

dosen untuk membuat suasana pembelajaran menjadi lebih menarik dan 

menyenangkan bagi mahasiswa ketika proses pembelajaran berlangsung, 

tujuannya adalah untuk menghasilkan produk baru, baik bagi dirinya sendiri 

 

 
21Pustikayasa, “Grup WhatsApp Sebagai Media Pembelajaran”, Widya Genitri: Jurnal 

Ilmiah Pendidikan, Agama Dan Kebudayaan Hindu, Vol. 10, No. 2 (2021), h. 62. 

https://www.kompasiana.com/tag/media-pembelajaran-daring
https://www.kompasiana.com/tag/media-pembelajaran-daring
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maupun lingkungannya. Seseorang yang berhasil melakukan sebuah inovasi 

adalah seseorang yang inovatif. 

Inovasi biasanya muncul dari adanya keresahan dan keinginan dari pihak- 

pihak tertentu tentang penyelenggaraan pendidikan. Misalnya, keresahan dosen 

tentang proses pembelajaran yang dianggap kurang berhasil. Keresahan itu pada 

akhirnya membentuk ide-ide baru atau gagasan sebagai suatu inovasi. Sedangkan 

dosen adalah pendidik profesional dengan tugas utama mentrasnformasikan, 

mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni 

melalui pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.22 

Inilah saatnya dosen berinovasi dengan melakukan tanya jawab, banyak 

coba, dan banyak karya, karena secanggih apa pun teknologi, sebesar apa pun 

inovasi pendidikan, peran dosen sebagai pendidik tak akan tergantikan. 

Konsepnya bukan untuk menggantikan dosen, tetapi teknologi itu untuk 

memperkuat potensi dosen apalagi di masa pandemi seperti sekarang ini. 

B. Pengelolaan Pembelajaran 

1. Pengertian Pengelolaan Pembelajaran 

 
Menurut Rohman dan Amri, pengelolaan adalah proses pengintegrasian 

sumber-sumber manusiawi dan material ke dalam suatu sistem keseluruhan untuk 

mencapai tujuan tertentu. 23 Menurut Swardi sebagaimana yang dikutip oleh 

Yamin, pengelolaan memiliki makna yang sama dengan manajemen. Manajemen 

dapat diartikan sebagai seni dan ilmu perencanaan,  pengorganisasian, 

penyusunan, pengarahan, pengawasan dari pada sumber daya untuk mencapai 

tujuan yang ditetapkan.24 Menurut Amtu, pengelolaan sebagai istilah umum dari 

 

 

 
h. 2. 

22Republik Indonesia, Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, 

 
23Rohman dan Amri, Strategi dan Desain Pengembangan Sistem Pembelajaran (Jakarta: 

Prestasi Pustaka Karya, 2013), h. 36. 
24Martinis Yamin, Paradigma Baru Pembelajaran. (Jakarta: Gaung Persada, 2011), h. 37. 
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manajemen, sehingga ada suatu tindakan untuk menata, mengatur dan mengelola 

kegiatan dan orang-orang dalam suatu organisasi dalam merencanakan, 

mengorganisasikan, melaksanakan, menggerakkan, mengendalikan, memimpin, 

memotivasi, memonitor, mengevaluasi, dan lain sebagainya.25 Disimpulkan bahwa 

pengelolaan adalah penyelenggaraan/pengurusan agar sesuatu yang dikelola dapat 

berjalan dengan lancar, efektif, dan efisien. Menurut Dindin, kondisi pandemi ini 

tentunya memberikan efek yang besar bagi kondisi pembelajaran daring. 26 

Mahasiswa dan dosen memerlukan waktu untuk menyesuaikan dengan jadwal 

perkuliahan dikarenakan bukan hanya perkuliahan yang dilaksanakan pada masa 

work from home, namun terdapat agenda lain baik pada mahasiswa maupun 

kepada dosen. 

Mengajar merupakan suatu kegiatan yang memerlukan keterampilan 

profesional karena dalam interaksi pembelajaran seorang dosen sebagai pengajar 

berusaha secara maksimal dengan menggunakan berbagai inovasi, keterampilan 

dan kemampuanya agar peserta didik dapat mencapai tujuan yang diharapkan. 

Sedangkan pembelajaran menurut UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem 

Pendidikan Nasional pasal 1 ayat 20, “pembelajaran adalah proses interaksi antara 

peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu  lingkungan  

belajar”. 27 Pembelajaran ialah membelajarkan peserta didik menggunakan asas 

pendidikan maupun teori belajar merupakan penentu utama keberhasilan 

pendidikan. 

Konsep pembelajaran menurut Corey dalam Syaiful Sagala adalah suatu 

proses dimana lingkungan seseorang secara sengaja dikelola untuk  

 

 

25Onisimus Amtu, Manajemen Pendidikan di Era Otonomi Daerah. (Bandung: Alfabeta, 

2011), h. 30. 
26Dindin Jamaluddin, dkk., “Pembelajaran Daring Masa Pandemi Covid-19 pada Dosen 

dan Mahasiswa”, Jurnal Digital Library, Vol. 1, No. 2 (2020), h. 23. 

27Republik Indonesia, Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan 

Nasional, h. 3. 
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memungkinkan ia turut serta dalam kondisi-kondisi khusus atau meghasilkan 

respon terhadap situasi tertentu, pembelajaran merupakan subjek khusus dari 

pendidikan. 28 Pembelajaran merupakan istilah baru dalam pendidikan. Konsep 

pembelajaran merupakan konversi dari istilah proses belajar mengajar selama ini 

digunakan. 

Konsep pembelajaran sendiri terdiri dari belajar dan mengajar. 

Pembelajaran adalah proses interaksi antara peserta didik dengan pendidik dan 

sumber belajar pada suatu lingkungan belajar. 29 Menurut Fauzi, pembelajaran 

berasal dari kata belajar yang artinya ialah suatu kegiatan yang dilakukan untuk 

mencari suatu informasi atau lebih. Jadi, pembelajaran adalah proses kegiatan 

mencari informasi (dalam mencari ilmu). 

Pembelajaran adalah proses interaksi antara peserta didik dengan pendidik 

dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar. Proses pembelajaran dialami 

sepanjang hayat seorang manusia serta dapat berlaku di manapun dan kapanpun.30 

Menurut Komalasari, pembelajaran dapat didefenisikan sebagai suatu sistem atau 

proses  membelajarkan  subjek  didik/pembelajar  dapat   mencapai   tujuan- 

tujuan pembelajaran secara efektif dan efisien. 31 Dengan demikian, kegiatan 

pembelajaran merupakan interaksi antara mahasiswa, dosen dan sumber belajar 

untuk mencapai tujuan tertentu. Dalam proses pembelajaran mahasiswa senantiasa 

mendapatkan pengetahuan dari seorang dosen. 

Pembelajaran merupakan sebuah hubungan interaksi dan transfer ilmu 

antara mahasiswa dan dosen. Tujuan utamanya tiada lain agar ilmu tersebut dapat 

 

28Syaiful Sagala, Konsep dan Makna Pembelajaran, (Cet. IX, Bandung: Alfabeta, cv., 

2011), h. 61. 
29Rusman, Model-model Pembelajarn: “Mengembangkan Profesionalisme Guru” (Cet. 

IV, Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2011), h.3. 

30Ahmad Fauzi, Manajemen Pembelajaran. (Yogyakarta: Deepublish, 2013), h. 48. 
31Kokom Komalasari, Pembelajaran Kontekstual. (Bandung: Refika Aditama, 2011), h. 

3. 
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diserap dan dipahami oleh  mahasiswa.  Pembelajaran  daring  berbasis e-  

learning dan blended learning menjadi sebuah pilihan di masa pandemi ini. Akan 

tetapi ada kendala utama, dalam penerapan pembelajaran daring ini. Hal itu 

terletak pada bagaimana mengoptimalkan proses belajar-mengajar yang tidak 

dilakukan secara tatap muka langsung di ruang kelas. Hal lainnya, yakni aspek 

kesiapan dari mahasiswa untuk melakukan sistem pembelajaran daring. 

Pandemi saat ini, peranan seorang dosen dituntut untuk lebih kreatif dan 

inovatif dalam memanfaatkan teknologi informasi. Dengan pemanfaatan teknologi 

tersebut, dosen bisa menciptakan inovasi pembelajaran yang lebih menarik dan 

tidak membosankan, juga dapat diterima oleh mahasiswa. Bahkan hasilnya bisa 

sesuai harapan. 

Pemanfaatan teknologi dalam pembelajaran di antaranya dengan membuat 

video pembelajaran yang mengintegrasikan suara, gambar dan simbol. Dengan 

penyajian secara visual sangat mudah dipahami oleh mahasiswa. Tentunya video 

pembelajaran yang dibuat haruslah menarik, dengan mengacu kepada beberapa 

hal yang perlu diperhatikan dalam pembuatan video tersebut.32 Pembuatan video 

tidak harus menggunakan komputer PC. Kita juga bisa memanfaatkan  

smartphone untuk membuatnya. Namun perlu diperhatikan pula spesifikasi 

smartphone yang digunakan. Semakin tinggi spesifikasi smartphone maka 

semakin baik pula video yang dihasilkan dengan kualitas yang jernih dan stabil. 

Serta hasil perekaman suara yang baik untuk merekam suara kita sebagai 

narasinya. 

Seorang dosen tentunya harus bisa memilih aplikasi editor video yang 

sesuai dengan kebutuhan dan spesifikasi smartphone yang kita pakai. Pilihlah 

aplikasi edit video yang sesuai dengan spesifikasi smartphone yang dimiliki. 

32Agung Baitulk Hikmah, Menciptakan Pembelajaran Menarik di Masa Pandemi COVID- 

19, Republika.co.id, 13 November 2020. 

https://republika.co.id/tag/pandemi
https://republika.co.id/tag/metode-pembelajaran
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Dengan menyusun isi konten video yang terukur dan terarah, maka materi yang 

disampaikan juga sesuai dengan silabus pembelajaran. Sehingga nantinya 

diketahui pengoptimalan capaian pembelajaran di dalam isi video tersebut tanpa 

menyimpang dari isi materi.33 Perlu diingat jika konten video berbelit-belit dan 

durasi terlalu panjang, membuat mahasiswa merasa bosan. Hal ini perlu 

diperhatikan tentunya, agar isi konten bisa fokus kepada isi materi yang 

disampaikan. Dari uraian dapat penulis simpulkan, bahwa pembelajaran 

merupakan proses kegiatan belajar mengajar yang dilakukan oleh dosen dan 

mahasiswa untuk mendapatkan ilmu pengetahuan yang baru. 

Pembelajaran adalah interaksi edukatif antara mahasiswa dan dosen untuk 

mencapai perubahan pada mahasiswa. Perubahan itu adalah perubahan yang 

mengarah kepada belajar yang baik. Dalam kegiatan pembelajaran, pengelolaan 

sangat diperlukan karena sebelum proses belajar mengajar berlangsung, seorang 

dosen hendaknya menguasai secara fungsional pendekatan sistem pengajaran, 

prosedur, metode, teknik pengajaran, menguasai secara mendalam serta 

berstruktur bahan ajar dan mampu merencanakan menggunakan fasilitas 

pengajaran. Oleh karena itu, perlu adanya suatu aktifitas pengelolaan yang baik 

dan terencana. Hal ini berarti dalam pengelolaan menghasilkan sesuatu dan 

sesuatu itu merupakan penyempurnaan dan peningkatan pengelolaan selanjutnya. 

Kegiatan mengelola pembelajaran merupakan gagasan-gagasan pokok 

tentang kegiatan pembelajaran yang akan dijadikan sebagai pedoman untuk 

tercapainya standar kompetensi dan kompetensi dasar yang ditetapkan serta 

memuat gagasan-gagasan pedagogis dan andragogis untuk mengelola 

pembelajaran agar berjalan secara efektif dan efisien. 34 Adapun perbedaan 

 

33Agung Baitulk Hikmah, Menciptakan Pembelajaran Menarik di Masa Pandemi COVID- 

19, Republika.co.id, 13 November 2020. 

34Darwansyah, dkk, Perencanaan System Pengajaran PAI (Cet. XI; Jakarta: Faza Media, 

2016), h. 5. 
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pengelolaan pembelajaran dan pengelolaan kelas ialah manajemen atau 

pengelolaan kelas merupakan suatu usaha yang dilakukan oleh  penanggung  

jawab kegiatan pembelajaran dengan maksud agar tercapai kondisi optimal 

sehingga dapat terlaksana kegiatan belajar sebagaimana yang diharapkan begitu 

pula manajemen pembelajaran berhubungan dengan kurikulum atau dapat 

diartikan sebagai usaha ke arah pencapaian tujuan-tujuan melalui aktivitas- 

aktivitas orang lain atau membuat sesuatu dikerjakan oleh orang-orang lain. 

James L Marsel dalam Syaiful Sagala mengemukakan belajar adalah 

upaya yang dilakukan dengan mengalami sendiri, menjelajahi, menelusuri, dan 

memperoleh sendiri. Pendapat lain mengemukakan oleh Gagne, belajar adalah 

sebagai suatu proses organisme berubah perilakunya sebagai akibat dari 

pengalaman. Sedangkan Laster Crow mengemukakan belajar adalah upaya untuk 

memperoleh kebiasaan-kebiasaan, pengetahuan, dan sikap-sikap. Belajar 

dikatakan berhasil manakala seseorang mampu mengulangi kembali materi yang 

telah dipelajarinya disebut “rote learning”, jika telah dipelajari itu mampu 

disampaikan dan diekspresikan dalam bahasa sendiri disebut “overlearning”.35
 

Berdasarkan pendapat, dapat disimpulkan bahwa pengelolaan 

pembelajaran merupakan proses untuk mencapai tujuan pembelajaran yang 

memerlukan proses panjang dimulai dengan perencanaan, pelaksanaan, penilaian 

dan pengawasan pembelajaran. Adapun perbedaan pengelolaan dan manajemen 

adalah manajemen merupakan penggunaan sumber daya secara efektif untuk 

mencapai tujuan sedangkan pengelolaan adalah proses melakukan kegiatan 

tertentu dengan menggerakkan tenaga orang lain agar mencapai tujuan. 

 

 

 

 
35Syaiful Sagala, Konsep dan Makna Pembelajaran, (Cet. IX, Bandung: Alfabeta, cv., 

2011), h. 61. 
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Tahapan pengelolaan pembelajaran dapat dilakukan dengan meliputi 

perencanaan, pelaksanaan, penilaian dan pengawasan.36
 

1. Perencanaan 

Perencanaan merupakan dasar tindakan pengelolaan agar berhasil dengan 

baik, yang dilakukan seorang pengelola untuk memikirkan dengan matang tujuan 

atau sasaran yang hendak dicapai menetapkan jalan dan sumber yang diperlukan 

untuk mencapai tujuan. Perencanaan juga dapat merumuskan program, tujuan- 

tujuan dan teknik untuk dapat mewujudkan tujuan tersebut. 

2. Pelaksanaan 

Pada tahap pelaksanaan, aktivitas belajar mengajar berpedoman pada 

persiapan pengajaran yang dibuat. Pemberian bahan pelajaran disesuaikan dengan 

urutan yang telah diprogram secara sistematis dalam tahap persiapan. 

3. Penilaian 

Penilaian merupakan seperangkat kegiatan yang menentukan baik tidaknya 

program atau kegiatan yang sedang dijalankan untuk mencapai tujuan yang telah 

ditentukan. 

4. Pengawasan 

Pengawasan merupakan suatu kegiatan yang berusaha untuk 

mengendalikan agar pelaksanaan dapat berjalan sesuai dengan rencana dan 

memastikan apakah tujuan pembelajaran tercapai. 37 Selanjutnya untuk 

meningkatkan hasil belajar dalam bentuk pengaruh instruksional dan untuk 

mengarahkan terhadap hal-hal yang positif dan berguna buat pendidik dan peserta 

didik harus bisa memilih isi pengajaran serta bagaimana proses belajar itu harus 

dikelola dan dilaksanakan. 

 
 
 

36Koswara dan Suryadi, Pengelolaan Pendidikan, h. 42-44. 
37Koswara dan Suryadi, Pengelolaan Pendidikan, h. 43. 
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Tujuan pengelolaan pembelajaran ini adalah sebagai berikut: 

a. Meningkatkan pengetahuan, keterampilan dan psikomotor. 

b. Menyalurkan dan mengembangkan kemampuan umum (kecerdasan), bakat 

dan minat. 

c. Menyalurkan aspirasi, harapan dan memenuhi kebutuhan. 38 Inovasi dosen 

dalam pengelolaan pembelajaran pada dasarnya menumbuhkan gagasan 

kreatif yang dapat dilaksanakan melalui penciptaan lingkungan kelas yang 

dapat meningkatkan minat dan hasil belajar mahasiswa, melalui inovasi 

pembelajaran dengan menerapkan teori-teori pembelajaran modern,  materi 

dan media baru, fasilitas-fasilitas yang fungsional. 

Mengelola pembelajaran bermuara pada pengelolaan merencanakan 

pembelajaran, melaksanakan pembelajaran, dan menilai hasil pembelajaran, serta 

melakukan pembimbingan dan pelatihan. 39 Penulis berpendapat bahwa tujuan 

pengelolaan pembelajaran adalah upaya agar sistem pembelajaran dalam suatu 

lembaga menjadi terarah dan sistematis untuk tercapainya tujuan pendidikan. 

2. Unsur-unsur Pengeloalaan Pembelajaran 

Pengelolaan pembelajaran merupakan sutau kemampuan dalam 

pengelolaan belajar peserta didik untuk mencapai hasil akhir yang diharapkan 

dengan menggerakkan orang lain. Disinilah peran pendidik sangat besar dalam 

membantu keberhasilan pembelajaran. Proses pembelajaran perlu direncanakan 

dilaksanakan, dinilai, dan diawasi agar terlaksana secara efektif dan efisien. 

Unsur-unsur yang terkait dalam proses pembelajaran secara sederhana 

oleh Mappanganro yaitu menyusun rencana pelaksanaan pembelajaran, 

 
 

38Saifuddin, Pengelolaan Pembelajaran Teoretis dan Praktis (Yogyakarta: Deepublish, 

2014), h. 57. 

39Republik Indonesia, Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2003 (Cet. V; Bandung: PT 

Citra Umbaran, 2013), h. 27. 



39 
 

 

 

kemampuan mengelola atau keterampilan membuka dan menutup pembelajaran, 

kemampuan mengelola kelas, pemilihan metode dan pendekatan pembelajaran, 

pemilihan sarana dan prasarana (alat/media pembelajaran dan sumber belajar), 

dan perencanaan penilaian dan evaluasi.40 Unsur-unsur pengelolaan pembelajaran, 

yakni: 

1) Preventif, yaitu upaya atau usaha yang dilakukan oleh pembelajar (guru) untuk 

mencegah terjadinya gangguan dalam proses pembelajaran. 

2) Perhatian, yaitu selalu mencurahkan perhatian pada berbagai aktivitas, 

lingkungan maupun segala sesuatu yang muncul. 

3) Refrensif, keterampilan refrensif tidak diartikan sebagai tindakan kekerasan 

seperti halnya penanganan dalam gangguan keamanan. 

4) Modifikasi tingkah laku, yaitu bahwa setiap tingkah laku dapat diamati atau 

diteliti. 

5) Pengelolaan kelompok, untuk menangani permasalahan hendaknya dilakukan 

secara kolaborasi dan mengikut sertakan beberapa komponen atau unsur yang 

terkait. 

6) Diagnosis, yaitu suatu keterampilan untuk mencari unsur-unsur yang menjadi 

penyebab gangguan maupun unsur-unsur terkait.41 Dalam proses pembelajaran 

guru/dosen memiliki kemampuan dalam menyusun rencana pelaksanaan 

pembelajaran, pelaksanaan proses pembelajaran dan melaksanakan evaluasi 

untuk mengukur keberhasilan peserta didiknya. Hal ini sejalan dengan standar 

proses dalam pengelolaan pembelajaran yang diamanatkan dalam peraturan 

pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2005 pasal 3 tentang standar 

nasional pendidikan, yaitu: 

40Mappanganro, Pemilikan Kompetensi Guru, (Makassar: Alauddin Press, 2011), h. 21- 

22. 
41Popi Sopiatin, Manajemen Belajar Berbasis Kepuasan Siswa, (Ciawi-Bogor: Ghalia 

Indonesia, 2011), h. 25. 
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Setiap satuan pendidikan melakukan perencanaan proses pembelajaran, 
pelaksanaan proses pembelajaran, penilaian hasil pembelajaran dan 
pengawasan proses pembelajaran untuk terlaksananya proses 
pembelajaran yang efektif dan efisien.42

 

 

Standar proses dalam pengelolaan pembelajaran meliputi perencanaan 

proses pembelajaran, pelaksanaan proses pembelajaran, penilaian hasil 

pembelajaran, dan pengawasan pembelajaran untuk terlaksananya proses 

pembelajaran yang efektif dan efisien. 43 Interaksi dalam pembelajaran akan 

berhasil apabila dosen sebagai pengelolaan pembelajaran mampu menciptakan 

pembelajaran yang efektif, dengan melibatkan mahasiswa secara aktif karena 

mereka adalah pusat kegiatan dalam pembentukan kompetensi. Menurut Nursito, 

bahwa pembelajaran yang efektif adalah ditandai dengan: a) peserta didik sebagai 

subjek didik; b) metode mengajar yang beragam; c) menghindari verbalistik; d) 

variasi pembelajaran. 44 Standar nasional pendidikan menjelaskan kemampuan 

pendidik dalam pelaksanaan pengelolaan pembelajaran secara efektif dan efisien 

sehingga menghasilkan output yang bermutu. 

C. Efektivitas Pengelolaan Pembelajaran 

Kata efektivitas dalam kamus lengkap Bahasa Indonesia dijelaskan bahwa 

efektivitas berasal dari kata efek yang berarti akibat atau pengaruh, selanjutnya 

berkembang menjadi efektif tepat guna, manjur atau mujarab.45 Secara umum teori 

keefektivitasan berorientasi pada tujuan. Hal ini sesuai dengan beberapa pendapat 

yang dikemukakan ahli tentang keefektivan yang dikutip oleh Aan Komariah dan 

Cepi Triatna dalam buku visionary leadership menuju sekolah efektif. 

 

 

 
 

42Republik Indonesia, “Peraturan Pemerintah R.I Nomor 19 Tahun 2005, Bab IV, Pasal 

19 “Tentang Standar Nasional Pendidikan”, h. 11. 
43Rusman, Model-model Pembelajarn: “Mengembangkan Profesionalisme Guru” (Cet. 

IV, Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2011), h.3. 
44 Nursito, Peningkatan Prsestasi Sekolah Menengah: Acuan Siswa Pendidik dan 

Orangtua (Jakarta: Insane Cendika, 2012), h.4. 
45 Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, Kamus Besar 

Bahasa Indonesi, (Cet.I; Jakarta: Balai Pustaka, 2013), h. 219. 
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Efektif adalah perubahan yang membawa pengaruh, makna dan manfaat 

tertentu. Pembelajaran yang efektif ditandai dengan sifatnya yang menekankan 

pada pemberdayaan peserta didik secara aktif. Pembelajaran menekankan pada 

penguasaan pengetahuan tentang apa yang akan dikerjakan. 

Menurut Etzioni bahwa keefektivan adalah derajat di mana organisasi 

mencapai tujuannya, menurut Strees dan Sergovani keefektifan menekankan 

perhatian pada kesesuaian hasil yang dicapai organisasi dengan tujuan yang 

dicapai. 46 Pengertian efektivitas secara umum menunjukkan seberapa jauh 

tercapainya suatu tujuan yang telah di tentukan sebelumnya. Kata efektivitas lebih 

mengacu pada output yang telah di targetkan. Keefektivan dalam pembelajaran 

dapat diukur menggunakan empat indikator sebagai berikut: 

1. Kualitas pembelajaran (quality of insurance), yaitu seberapa besar kadar 

informasi yang disajikan sehingga peserta didik dengan mudah dapat 

mempelajarinya atau tingkat kesalahannya semaki kecil. Semakin kecil tingkat 

kesalahan yang dilakukan berarti semakin efektif pembelajaran. Penentuan 

tingkat keefektifan pembelajaran tergantung dengan pencapaian penguasaan 

tujuan pengajaran tertentu, biasanya disebut ketuntasan belajar. 

2. Kesesuiaan tingkat pembelajaran (appropriate level of instruksion), yaitu 

sejauh mana pendidik memastikan tingkat kesiapan peserta didik dalam 

menerima materi baru. 

3. Insentif, yaitu seberapa besar usaha pendidik memotivasi peserta didik untuk 

menyelesaikan atau mengerjakan tugas-tugas dan mempelajari materi yang 

diberikan. semakin besar motivasi yang diberikan, makin semakin besar pula 

keaktifan peserta didik dengan demikian pembelajaran akan efektif. 

 

 

 
46Aan Komarian dan Cepi Triatna, Visionary Leadership Menuju Sekolah Efektif, (Cet. 7; 

Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2011), h. 7. 
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4. Waktu, yaitu waktu yg dibutuhkan untuk menyelesaikan kegiatan 

pembelajaran. Pembelajaran efektif apabila peserta didik dapat menyelesaikan 

pelajaran sesuai dengn waktu yang ditentukan.47 Efektivitas merupakan faktor 

yang sangat penting dalam pembelajaran karena menentukan tingkat 

keberhasilan suatu model pembelajaran yang digunakan. 

Efektivitas juga dapat diartikan sebagai tindakan keberhasilan peserta 

didik untuk mencapai tujuan tertentu yang dapat membawa hasil belajar secara 

maksimal. Keefektivan proses pembelajaran berkenaan dengan jalan, upaya teknik 

dan strategi yang digunakan dalam mencapai tujuan secara optimal, tepat dan 

cepat. 48 Efektivitas merupakan konsep yang sangat penting karena mampu 

memberikan gambaran mengenai keberhasilan seseorang dalam mencapai sasaran 

atau tingkat pencapaian tujuan-tujuan. Jelasnya bila sasaran atau tujuan telah 

tercapai sesuai dengan yang telah direncanakan sebelumnya maka efektif. Jadi, 

jika tujuan atau sasaran itu tidak selesai dengan waktu yang telah ditentukan, 

pekerjaan itu tidak dianggap efektif. 

Berdasarkan pendapat tersebut dapat disimpulkan yang dimaksud dengan 

efektivitas adalah tercapainya suatu usaha dengan tujuan yang telah direncanakan 

sebelumnya melalui tindakan atau perbuatan yang maksimal. 

2. Pengelolaan Pembelajaran 

 
Mengajar merupakan suatu kegiatan yang memerlukan keterampilan yang 

profesioanl. Dalam interaksi pembelajaran seorang pendidik sebagai pengajar 

berusaha     secara     maksimal     dengan     menggunakan     keterampilan     dan 

 

 
47 Pembelajaran.co.id, https://www.rijal09.com/2016/12/cara-mengukur-dan-mengetahui- 

efektivitas-pembelajaran.html, (4 November 2021). 
48Triwibowo, “Deskripsi Efektivitas Discovery Learning Pada Pembelajaran Matematika 

Di SMP Muhammadiyah 5 Purbalingga dan SMP Negeri 2 Rembang”, Universitas 

Muhammadiyah Purwokerto, 2015, h. 5. 

https://www.rijal09.com/2016/12/cara-mengukur-dan-mengetahui-efektivitas-pembelajaran.html
https://www.rijal09.com/2016/12/cara-mengukur-dan-mengetahui-efektivitas-pembelajaran.html
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kemampuannya agar peserta didik dapat mencapai tujuan yang diharapkan. 49 

Dapat mencapai keberhasilan dalam pembelajaran perlu dilakukan sebuah 

pengelolaan yang baik, yang menuntut seorang dosen untuk dapat 

mengkondisikan kelas dan bertanggung jawab di dalam pembelajaran. 

a. Dampak Pandemi Terhadap Proses Pembelajaran 

Pandemi memberikan dampak besar pada pembelajaran di Indonesia, 

beberapa dampak secara faktual dapat diamati sebagai berikut. 

1. Belajar dari Rumah 

Belajar dari rumah merupakan istilah dapat mewakili seluruh aktivitas 

pembelajaran yang dilakukan oleh pendidik dan para pelajar di rumah masing- 

masing menggunakan perangkat teknologi yang tersedia. Pembelajaran yang 

sebelumnya dilaksanakan secara sentral di gedung sekolah/universitas harus 

dialihkan ke rumah akibat pandemi. 

2. Transformasi Media Pembelajaran 

Media pembelajaran menjadi instrumen penting penyampaian pesan dalam 

proses pembelajaran. Dosen menggunakan media untuk memudahkan proses 

pembelajaran yang dilakukan. Selain itu, media juga memudahkan mahasiswa 

memahami materi pelajaran yang diberikan. Media merupakan alat bagi suatu 

pekerjaan, sehingga suatu pekerjaan bisa terselesaikan dengan baik dengan hasil 

memuaskan. Adanya pandemi berdampak pada peralihan penggunaan media. 

Media pembelajaran bertransformasi lebih canggih menggunakan 

perangkat teknologi jaringan. Hasil pengamatan penulis menunjukkan bahwa 

dosen dan mahasiswa harus menggunakan media pembelajaran baru dengan 

 

 
 

49 Sitti Zahriah, Efektifitas Pengelolaan Pembelajaran dalam Meningkatkan Motivasi 

Belajar Siswa di SMA Islamiyah Sawangan Depok, Skripsi (Jakarta: Fak. Ilmu Tarbiyah dan 

Keguruan UnIN Syarif Hidayatullah, 2011), h. 7. 
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lingkungan dan suasana pembelajaran baru.50 Beberapa transformasi penggunaan 

media pembelajaran di antaranya ialah penggunaan whatsApp group untuk diskusi 

dan penugasan, penggunaan aplikasi Zoom, google meet untuk konferensi tatap 

muka pembelajaran secara daring. 

3. Penyesuaian Metode Pembelajaran 

Metode pembelajaran tidak bisa dipisahkan dari media pembelajaran 

karena memiliki hubungan yang saling berkaitan. Media yang bagus dan canggih 

tanpa didukung dengan metode dari dosen yang baik dan kreatif menjadikan 

pembelajaran tidak maksimal.51 Metode mengajar menjadi alat mencapai tujuan. 

Apabila seorang dosen kurang tepat memilih metode mengajar menyebabkan 

kekaburan tujuan. Seorang pendidik juga sangat dituntut menguasai beragam 

metode pembelajaran, tidak hanya bersifat teoretis, tetapi juga mampu 

mengoperasionalkan semua metode yang dikuasainya dengan baik. 

Pandemi telah menyebabkan pembelajaran dilakukan dari rumah juga 

berdampak pada penyesuaian metode pembelajaran yang dilakukan oleh dosen. 

Dosen harus mampu memilih metode yang bagus dalam situasi waktu yang 

singkat selama pembelajaran menggunakan aplikasi dalam jaringan. Pengamatan 

penulis menunjukkan bahwa dosen lebih mengandalkan metode ceramah dan 

penugasan. Penyampaian materi pelajaran juga dipadatkan untuk menghemat 

waktu dan biaya dalam penggunaan aplikasi. Sehingga, pembelajaran dirasakan 

kurang maksimal karena terbentur biaya pemakaian aplikasi dalam jaringan. 

 

 

 

 
50 Miftah Parid dan Julrissani, “Dampak Pandemi Covid-19 Terhadap Proses 

Pembelajaran Siswa Tingkat Sekolah Dasar”, Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan, Vol. 12 No. 1 

(2021), h. 117. 
51 Muhammad Azhar, Interaksi Guru, Murid dan Orang Tua dalam Meningkatkan 

Kedisiplinan Belajar di MI Nahdatul Watan Sekunyit Praya Kabupaten Lombok Tengah, (Malang: 

Tesis UIN Malang, 2017). 
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b. Masalah Pembelajaran Online selama Pandemi 

Pembelajaran online selama pandemi banyak kendala yang dihadapi 

seorang mahasiswa. Akibat pandemi tersebut, semula pembelajaran tatap muka 

(offline), namun kini telah berubah, banyak diantaranya dilakukan secara online. 

Terdapat beberapa kendala dalam pembelajaran online, seperti: internet tidak 

dapat menjangkau lokasi rumah, diantaranya minimnya kuota akses internet, 

media pembelajaran yang digunakan sangat monoton sehingga membuat 

mahasiswa merasa jenuh atau bosan, pembelajaran yang dominan belum 

interaktif. 52 Kepribadian atau perilaku mahasiswa sulit untuk dimonitor, 

penyerapan materi pelajaran sangat minimalis, dosen cenderung kurang tuntas 

dalam menilai proses pembelajaran. 53 Oleh karena itu, dosen dituntut untuk 

menciptakan teknik mengajar yang baik, menyajikan bahan yang menarik. 

Sementara mahasiswa dituntut untuk aktif berpartisipasi dalam proses belajar. 

Media pembelajaran online memang tidak terlepas dari banyaknya kendala yang 

dihadapi. Peran dosen yang lebih bersifat fasilitator dan pembelajar sebagai 

peserta aktif dalam proses belajar mengajar. 

Masalah pembelajaran online selama pandemi yang paling sering adalah 

pertama ketidakstabilan jaringan. Beberapa pendapat yang sering diungkapkan 

tentang ketidakstabilan jaringan adalah keterlambatan sering terjadi, suara 

pengajar dan bahan ajar tidak serempak, mahasiswa tidak bisa mengambil kelas 

ketika wifi tidak terhubung. Masalah kedua, yang paling sering adalah melibatkan 

interaksi yang hanya sepihak. Interaksi langsung tidak mungkin dan kualitas 

 

 

 
52 Andri Anugrahana, “Hambatan, Solusi dan Harapan: Pembelajaran Daring Selama 

Masa Pandemi COVID-19 Oleh Guru Sekolah Dasar”, Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan, Vol. 

10 No. 3 (2020), h. 286. 
53 Afip Miftahul Basar, “Problematika Pembelajaran Jarak Jauh Pada Masa Pandemi 

COVID-19”, Jurnal Ilmiah Pendidikan, Vol. 2 No. 1 (2021), h. 208. 
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lingkungan pendidikan yang kurang mendukung, konten tidak disampaikan secara 

akurat. 

Pendidik membuat kemajuan sendiri tanpa interaksi dengan peserta didik 

adalah tanggapan umum. Masalah ketiga yang paling sering adalah konsentrasi 

berkurang. Banyak peserta didik/mahasiswa sulit berkonsentrasi pada kelas untuk 

jangka waktu yang lama.54 Jadi, bisa dikatakan efektif pembelajaran jarak jauh 

terhadap proses belajar mahasiswa sangat tergantung pada individu mahasiswa 

tersebut. Pembelajaran jarak jauh bisa dikatakan efektif jika mahasiswa berhasil 

dengan model pembelajaran saat ini. Semuanya dikembalikan lagi kepada 

pelaksana pembelajaran online, baik dosen maupun mahasiswa. 

D. Penelitian Relevan 

 
Peneliti menemukan penulisan terkait dengan penelitian ini, sebagai 

berikut: 

1. Cedric Bheki Mpungose dengan judul Lecturers’ Reflections on Use of Zoom 

Video Conferencing Technologyt for E-Learning at a South African 

University in the Contect of Coronavirus. Penelitian ini adalah penelitian 

kualitatif yang mengarah pada studi kasus interpretatif yang mengeksplorasi 

refleksi dosen tentang penggunaan Zoom VCT untuk e-learning di 

Uuniversitas Afrika Selatan selama pandemi COVID-19. 8 dari 15 dosen 

diminta untuk menyelesaikan kegiatan wawancara Zoom semi terstruktur 4 

mata. Data dianalisis secara tematis, dan kerangka teoretis konektivisme yang 

digunakan sebagai pedoman. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaaan Zoom sebagai 

platform yang berguna untuk melakukan tatap muka secara jarak jauh dalam 

 

 

54 Lina Handayani, “Keuntungan, Kendala, dan Solusi Pembelajaran Online Selama 

Pandemi Covid-19: Studi Ekploratif di SMPN 3 Bae Kudus”, Journal Industrial Engineering & 

Management Research (Jiemar), Vol. 1, No. 2. (2020), h. 17-18. 
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meningkatkan pembelajaran online yang efektif selama pandemi. Mahasiswa 

dapat berkomunikasi dengan dosen secara mudah walaupun dilakukan 

secara online. Wabah virus corona memaksa semua perguruan tinggi untuk 

menuntut dosen bergerak secara online untuk melengkapi pembelajaran 

online. Namun, mereka berjuang untk mengatasi kelelahan digital dan 

pengingkatan hubungan emosional. Studi ini memungkinkan dosen 

universitas untuk melewati tantangan pembelajaran online55. 

Penelitian ini berbeda dengan yang dilakukan karena berfokus pada 

penggunaan Zoom. Hal ini tentu berbeda dengan yang diteliti karena tidak 

hanya berfokus pada penggunaan satu platform tersebut. 

2. Shahnaz M. Alkhalil, Ahmad A. Manasrah, Loai M, Dabbour, Esra’a A. 

Bashayreh, Eman A. Abdelhafez dan Esraa G. Rababa dengan judul “Covid- 

19 Pandemic and the E-learning in Higher Instituions of Education: Faculty 

of Enginering and Technology at Al-Zaytonah University of Jordan as a Case 

Study”. Penelitian ini bertujuan untuk menyelidiki bagaimana mahasiswa 

mengatasi metode e-learning yang diadopsi oleh Al-Zaytonah University of 

Jordan selama pandemi. Dari temuan survei yang mengarah pada studi kasus 

sebanyak 470 partisipan dalam studi ini terlihat bahwa mahasiswa puas 

dengan pembelajaran online yang dilembagakan oleh Al-Zaytonah University 

of Jordan meskipun sedikit tantangan yang teridentifikasi. Oleh karena itu, 

manajemen perguruan tinggi harus menggunakan teknologi internet dalam 

pembelajaran sebagai satu-satunya pilihan untuk melanjutkan semua kegiatan 

akademik di seluruh perguruan tinggi di dunia56. 

 

55Cedric Bheki Mpungose, Lecturers’ Reflections on Use of Zoom Video Conferencing 

Technology for E-Learning at a South African University in the Contect of Coronavirus, Journal 

of African Identities, Vol. 22, No. 1 (2020), h. 147-150. 

56 Shahnaz M. Alkhalil, dkk., “Covid-19 Pandemic and the E-Learning in Higher 

Instituions of Education: Faculty of Enginering and Technology at Al-Zaytonah University of 
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Penelitian ini tentu memiliki perbedaan dengan penelitian yang 

dilakukan tetapi sama dalam hal membahas tentang pengelolaan 

pembelajaran selama di masa pandemi. Penelitian ini dilakukan di Al- 

Zaytonah University of Jordan dan yang akan diteliti di universitas Islam 

Negeri Alauddin Makassar. 

3. Aliriza Arënliu, Dashamir Bërxulli, Blerta Perolli-Shehu, Besnik Krasniqi, 

Ardian Gola & Flamur Hyseni dengan judul “Anxiety and Depression Among 

Kosovar University Students During The Initial Phase of Outbreak and 

Lockdown of COVID-19 Pandemic”. Penelitian ini mengeksplorasi tentang 

kecemasan dan depresi mahasiswa universitas Kosovo selama pandemi. Studi 

ini dilaksanakan selama fase studi awal pandemi dengan metode study cross- 

sectional berbasis web oleh 904 mahasiswa dari universitas negeri terbesar di 

Kosovo. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa perguruan tinggi dan lembaga 

kesehatan masyarakat perlu mendukung mahasiswa, terutama mahasiswa 

yang lebih rentan, dalam meningkatkan keterampilan mereka dalam 

mengatasi masalah kesehatan mental serta tekanan selama pandemi. 57 

Penelitian ini berbeda dengan yang diteliti karena fokus kepada psikis 

mahasiswa selama pembelajaran online. Peneliti merasa perlu 

melengkapinya dengan mengetahui inovasi dosen agar mahasiswa tidak 

mengalami depresi yang sama dengan yang dialami oleh University of 

Kosovo. 

 

 
 

Jordan as a Case Study”, Journal of Human Behavior in the Social Environment, Vol. 43, No. 4 

(2021), h. 1-12. 

57Aliriza Arënliu, dkk., “Anxiety and Depression Among Kosovar University Students 

During The Initial Phase of Outbreak and Lockdown of COVID-19 Pandemic”, Journal of Health 

Psychology and Behavioral Medicine, Vol. 9, No. 1 (2021), h. 239-250. 
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4. Abdul Hamid Arribathi, Suwarto, Ali Miftakhu Rosyad, Mukti Budiarto, 

Dedeh Supriyanti dan Mulyati dengan judul “An Analysis of Student 

Learning Anxiety During the COVID-19 Pandemic: A Study in Higher 

Education”. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kecemasan belajar 

mahasiswa Universitas Raharja Indonesia saat terjadi pandemi. Penelitian ini 

dilakukan dengan kelompok mahasiswa reguler (kelas pagi) dan mahasiswa 

non-reguler (kelas sore) di Universitas Raharja. Teknik pengumpulan data 

menggunakan kuesioner tertutup di mana responden diberikan lima alternatif 

jawaban. Data dikumpulkan, dianalisis secara deskriptif, dan dikategorikan 

menggunakan tujuh skala. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kecemasan 

belajar pada kelompok siswa reguler 77,75% dan pada kelompok siswa non 

reguler 81,05%. Ada perbedaan kecemasan belajar antara kelompok siswa 

reguler dan non-reguler, tetapi secara statistik tidak signifikan.58 

Penelitian di atas berbeda dengan yang diteliti karena berfokus pada 

kecemasan belajar. Pada awal pelaksanaan pembelajaran online mengkaji 

lebih dalam pada segi respon pengguna yaitu mahasiswa. Berbeda dengan 

yang diteliti adalah inovasi dosen di masa pandemi untuk menolong 

mahasiswa agar tidak mengalami kejenuhan selama belajar. 

5. Francois van Schalkwyk dengan judul Reflections on The Public University 

Sector and The COVID-19 Pandemic in South Africa. Penelitian ini 

menggunakan penelitian kuantitatif oleh 12 dari 22 universitas yang telah 

disurvei. Hasil penelitian menunjukkan refleksi pribadi yang berusaha 

menangkap sebagian besar perubahan yang dapat diamati yang telah terjadi di 

Afrika Selatan. Dalam sistem Universitas Negeri sebagai konsekuensi dari 

 
 

58Abdul Hamid Arribathi, dkk., “An Analysis of Student Learning Anxiety During the 

COVID-19 Pandemic: A Study in Higher Education”, The Journal of Continuing Higher 

Education, Vol. 2, No. 3 (2021), h. 1-14. 
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penyebaran  virus   corona   baru   secara   mendadak   (tiba-tiba)   dan   

global. Tujuannya adalah untuk memberikan catatan tentang bagaimana sektor 

universitas Afrika Selatan menanggapi pandemi. Berdasarkan asumsi bahwa 

telah ada berbagai respon nasional terhadap krisis yang belum pernah terjadi 

sebelumnya.59
 

Penelitian ini berfokus pada refleksi dosen di 12 universitas Afrika 

Selatan dalam pembelajaran jarak jauh di masa pandemi. Lalu, penelitian ini 

membahas tentang inovasi dosen dalam pengelolaan pembelajaran. 

6. Warren Kidd dan Jean Murray dengan judul “The Covid-19 Pandemic in 

England: How Teacher Educators Moved Practicum Learning Online”. 

Penelitian ini membahas tentang keadaan universitas dan sekolah di Inggris 

selama pandemi dimana berfokus pada tantangan pendidik. Metode penelitian 

kualitatif dengan konsep geografis spasila ini menggunakan sampel 20 orang 

dengan mengisi angket atau kuesioner selama praktikum peneliti mengunjungi 

sekolah dan universitas, memantau, menilai kemajuan siswa dan mahasiswa 

bekerja sama dengan rekan-rekan guru dan dosen.60 

Penelitian ini berbeda dengan yang diteliti selain karena lokasi 

penelitian yang berbeda, penelitian ini juga melihat tantangan pembelajran 

online selama pandemi. Lalu peneliti, meneliti hal yang berbeda dengan 

melihat bagaimana inovasi dosen dalam mengelola pembelajaran di 

Universitas. 

 

 

 

 
 

59 Francois van Schalkwyk, “Reflections on The Public University Sector and The 

COVID-19 Pandemic in South Africa”, Studies in Higher Education, Vol. 46, No. 1 (2021), h. 44- 

58. 

60Warren Kidd dan Jean Murray, “The Covid-19 Pandemic in England: How Teacher 

Educators Moved Practicum Learning Online”, European Journal of Teacher Education, Vol. 43, 

No. 4 (2020), h. 542-558. 
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7. Tri Wardati Khusniyah dengan judul “Inovasi Pembelajaran Berbasis E- 

Learning” penelitian ini dilakukan oleh mahasiswa semester 1 (50 responden) 

program studi PGSD yang menganalisis inovasi pembelajaran berbasis e- 

learning yang menggunakan pendekatan exploratif dengan instrumen 

kuesioner. Menunjukkan bahwa Dosen di prodi PGSD STKIP Modern telah 

menggunakan e-learning, baik dalam bentuk unggah dokumen perangkat 

maupun dalam aktivitas pembelajaran secara daring (online) seperti 

penyampaian materi, pemberian tugas, dan diskusi. Akan tetapi karena baru 

awal pelaksanaan pembelajaran berbasis e-learning, tentu memerlukan 

pengkajian lebih dalam dengan melihat inovasi dosen terhadap proses 

pembelajaran e-learning yang terbilang baru di lingkungan program studi 

PGSD STKIP Modern Ngawi.61 

Penelitian di atas berbeda dengan yang diteliti karena berfokus pada 

inovasi pembelajaran berbasis e-learning. Pada awal pelaksanaan 

pembelajaran berbasis e-learning, pengkajian lebih dalam pada segi respon 

pengguna yaitu mahasiswa sangat diperlukan sebagai bahan rekomendasi 

perbaikan lebih lanjut. Pembelajaran berbasis e-learning di lingkungan 

program studi PGSD mendapatkan respon yang baik oleh mahasiswa. 

8. Dindin Jamaluddin, dkk., dengan ]judul “Pembelajaran Daring di Masa 

Pandemi Covid-19 pada Dosen dan Mahasiswa” metode penelitian ini 

menggunakan teknik survei yang berjumlah 265 mahasiswa dibagikan kepada 

mereka dalam bentuk google form. Menunjukkan bahwa kondisi pada masa 

pandemi ini tentunya memberikan efek yang besar bagi kondisi pembelajaran 

daring. Mahasiswa dan dosen memerlukan waktu untuk menyesuaikan dengan 

jadwal perkuliahan dikarenakan bukan hanya saja perkuliahan yang 

dilaksanakan pada masa work from home. 
 

 

61Tri Wardati Khusniyah, “Inovasi Pembelajaran Berbasis E-Learning”, Jurnal Wahana 

Sekolah Dasar, Vol. 28, No. 1 (2020), h. 1-10. 
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Namun terdapat agenda lain baik pada diri mahasiswa maupun dosen. 

Kemudian, penyesuaian jadwal juga dilakukan dengan banyak pertimbangan, 

di antaranya adalah mempertimbangkan kondisi dosen dan mahasiswanya 

ketika berada di rumahnya masing-masing dan terdapat sebanyak 14% 

pelaksanaan informasi yang diperoleh dari proses pembelajaran daring 

menunjukan bahwa lebih dari 65% materi yang diperoleh oleh mahasiswa 

lebih dari cukup. Sebagian responden yang lain sebanyak 30% menyatakan 

bahwa informasi yang diperoleh dalam perkuliahan dengan menggunakan 

sistem daring ini kurang.62
 

Penelitian di atas berbeda dengan yang diteliti dikarenakan penelitian 

ini membahas tentang pembelajaran daring di masa pandemi sedangkan 

peneliti mengkaji tentang pengelolaan pembelajaran dosen selama pandemi. 

Luh Devi Herliandry dengan judul “Pembelajaran pada Masa Pandemi Covid- 

19”. Penelitian ini menggunakan metode analisis isi untuk mengetahui 

pembelajaran online selama masa pandemi Covid-19 merujuk jurnal-jurnal 

nasional dan internasional. Menunjukkan bahwa pembelajaran online 

memberikan kemudahan dalam memberikan transfer informasi dalam berbagai 

situasi dan kondisi. Dosen dituntut untuk memunculkan berbagai inovasi 

ketika mengelola pembelajaran apalagi di masa pandemi seperti ini. Berbagai 

layanan dapat dimanfaatkan sebagai penunjang transfer pengetahuan hingga 

diskusi terkait konten pembelajaran. Selama masa pandemi Covid-19 

pembelajaran online menjadi solusi melanjutkan sisa semester.63 Penelitian di 

atas berfokus pada pembelajaran selama pandemi. Berbeda dengan yang 

diteliti kaitannya dengan inovasi dosen dalam mengelola pembelajaran. 

 

 
 

62Dindin Jamaluddin, dkk., “Pembelajaran Daring Masa Pandemi Covid-19 pada Dosen 

dan Mahasiswa”, Jurnal Digital Library, Vol. 1, No. 2 (2020), h. 23. 

63Luh Devi Herliandry, “Pembelajaran pada Masa Pandemi Covid-19”, Jurnal Teknologi 

Pendidikan, Vol. 22, No. 1 (2020), h. 56. 
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9. Jaka Wijaya Kusuma dengan judul “Inovasi Pembelajaran dengan 

Menggunakan platform WhatsApp Group, Webinar Zoom dalam Pembelajaran 

Jarak Jauh pada Masa Pandemi COVID-19”. Jenis penelitian ini adalah kuasi 

experimen dengan populasi seluruh mahasiswa semester 2 yang mengambil 

mata kuliah matematika ekonomi di Universinas Bina Bangsa. Menunjukkan 

bahwa dikarenakan pembelajaran jarak jauh ini masih dianggap tidak lebih 

baik dari pada pembelajaran langsung secara konvensional terutama dalam 

proses pembelajaran daring ini.64 

Penelitian di atas berfokus pada inovasi pembelajaran dengan 

menggunakan platform WhatsApp Group, webinar Zoom dalam pembelajaran 

jarak Jauh di masa pandemi. Hal ini berbeda dengan yang diteliti karena tidak 

berfokus pada penggunaan platform termasuk, WhatsApp group dan Zoom. 

10. Firman dengan judul “Pembelajaran Online ditengah Pandemi Covid-19”. 

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang bertujuan memperoleh 

gambaran tentang pembelajaran online di Universitas Sulawesi Barat sebagai 

upaya menekankan penyebaran COVID-19 di lingkungan kampus. Subjek 

penelitian ini adalah seluruh mahasiswa pendidikan biologi dengan data hasil 

wawancara melalui telepon. Menunjukkan bahwa mahasiswa telah memiliki 

fasilitas-fasilitas dasar yang dibutuhkan untuk mengikuti pembelajaran online, 

pembelajaran online memiliki fleksibilitas dalam pelaksanaannya dan mampu 

mendorong munculnya kemandirian belajar dan motivasi untuk lebih aktif dan 

 
 

64Jaka Wijaya Kusuma, “Inovasi Pembelajaran dengan Menggunakan Platform Whattsap 

Group, Webinar Zoom dalam Pembelajaran Jarak Jauh pada Masa Pandemi Covid-19”, Jurnal 

Ilmiah Pendidikan Matematika, Vol. 5, No. 1 (2020), h. 97-106. 
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belajar, pembelajaran jarak jauh mendorong munculnya perilaku social 

distancing dan meminimalisir munculnya keramaian mahasiswa yang 

dianggap dapat mengurangi potensi penyebaran COVID-19 di lingkungan 

kampus.65
 

Penelitian di atas berfokus pada pembelajaran selama pandemi. 

Berbeda dengan yang diteliti kaitannya dengan inovasi dosen dalam 

pengelolaan pembelajaran di masa pandemi. Dari beberapa penelitian di atas 

terdapat kesamaan dengan penelitian yang dilakukan karena mengkaji 

pembelajaran selama pandemi. Penelitian ini berfokus pada bagaimana dosen 

menginovasi pembelajaran di masa pandemi. 

E. Kerangka Konseptual 

Berdasarkan penjelasan kajian teori dan hasil penelitian yang relevan 

dengan penelitian penulis, maka berikut disusun kerangka konseptual yang 

diharapkan dapat menuntut jalannya penelitian ini untuk menjadi lebih terarah dan 

sistematis. 

Bangunan teori ini berupaya menjelaskan tentang inovasi dosen dalam 

pengelolaan pembelajaran di masa pandemi. Penelitian ini berlandaskan pada 

landasan religius, yakni Al-qur’an dan As-Sunnah, serta landasan yuridis yakni, 

Undang-undang No. 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, Undang-undang No. 

20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Kemendikbud No. 2 Tahun 

2020 tentang Pencegahan dan Penanganan COVID-19 di lingkungan 

Kemendikbud (kementerian pendidikan dan kebudayaan), dan No. 3 tahun 2020 

tentang Pencegahan COVID-19 pada Satuan Pendidikan. 

Seorang dosen diharapkan mampu melakukan inovasi dalam pengelolaan 

pembelajaran di masa pandemi sebagai bentuk perhatian dalam proses  

 

 

 

65 Firman, “Pembelajaran Online ditengah Pandemi Covid-19”, Indonesian Journal of 

Educational Sciense (IJES), Vol. 2, No. 2 (2020), h. 18. 
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Melihat kondisi pembelajaran online selama ini terdapat beberapa kendala bagi 

mahasiswa, yakni cepat bosan, kurang berkonsentrasi, minat belajar yang lemah 

serta tidak dapat mengatur waktu. Adapun kendala  yang dialami dosen, yakni 

kurang mensinergikan media dan fitur sesuai dengan kemampuan mahasiswa, 

infrastruktur jaringan yang sering bermasalah, serta dituntut menguasai teknologi 

media yang terupdate karena penggunaan teknologi yang masih bersifat monoton 

(tidak ada interaksi timbal balik).  

Adapun beberapa inovasi yang dosen lakukan di dalam pembelajaran online, 

yakni dosen memberikan semangat kepada mahasiswa agar bersabar menjalani 

situasi belajar dalam kondisi pandemi, menggunakan media beragam sesuai 

kemampuan mahasiswa, menciptakan kondisi nyaman agar mahasiswa betah dan 

bersemangat belajar online, menyelingi humor dan pembawaan materi yang 

bervariasi serta menyenangkan. Dapat dijelaskan melalui kerangka konseptual 

dibawah ini. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



56 
 

Inovasi Dosen: 

1. Memberikan semangat agar bersabar 

menjalani situasi belajar dalam kondisi 

pandemi. 

2. Menggunakan media beragam sesuai 

kemampuan Mahasiswa 

3. Menciptakan kondisi nyaman agar mahasiswa 

betah dan bersemangat belajar online. 

menyelingi humor dan pembawaan materi 

yang bervariasi dan menyenangkan. 

Landasan Yuridis: 

UU No. 14 Tahun 2005, 

UU No. 20 Tahun 2003, 

Kemendikbud No. 2 Tahun 2020 

dan No. 3 Tahun 2020 

 
Landasan Religius: 

Al-Qur’an 

As-Sunnah 

Kendala dosen 

1. Menyesuaikan media dan fitur 

sesuai kemampuan mahsiswa 

2. Infrastruktur jaringan sering 

bermasalah. 

3. Harus Menguasai teknologi media 

yang terupdate 

 

 

Kendala Mahasiswa 

1. Cepat Bosan 

2. Kurang Berkonsentrasi 

3. Minat Belajar Lemah 

4. Tidak dapat Mengatur Waktu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar Kerangka Konseptual 

Inovasi Dosen dalam Pengelolaan Pembelajaran di Masa 

Pandemi 

Pembelajaran Online  di Masa Pandemi 
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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

A. Jenis dan Lokasi Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian ini adalah deksriptif kualitatif dengan penelitian studi 

kasus. Studi kasus adalah lebih dikehendaki untuk melacak peristiwa-peristiwa 

kontemporer, bilamana peritiwa yang bersangkutan tidak dapat dimanipulasi. 1 

Penelitian ini juga untuk menjawab permasalahan pendidikan yang mendalam dan 

komprehensif dengan melibatkan subjek penelitian yang terbatas sesuai dengan 

jenis kasus yang diselidiki. 2 Penelitian ini bermaksud untuk mendeskripsikan 

fenomena-fenomena yang ada, baik fenomena yang bersifat alamiah maupun 

rekayasa.3 Informasi dan informan tentang fakta-fakta yang terjadi di lapangan 

akan menjadi dasar dalam mendeskripsikan apa yang menjadi pokok 

permasalahan. Hal ini mendeskripsikan tentang “inovasi dosen dalam pengelolaan 

pembelajaran di masa pandemi (studi kasus program studi Pendidikan Agama 

Islam Pascasarjana UIN Alauddin Makassar)”. 

2. Lokasi Penelitian 

Penelitian ini dilakukan pada Program Studi Magister Pendidikan 

Agama Islam UIN Alauddin Makassar  yang terletak di Jl. H.M Yasin Limpo No. 

36 Romangpolong, Somba Opu, Kabupaten Gowa, Kota Makassar, Provinsi 

Sulawesi Selatan. Pemilihan lokasi ini didasarkan karena pertimbangan bahwa 

 

 
 

1Robert K. Yin, Studi Kasus (Desain dan Metode) (Cet. III; Jakarta: PT. Raja Grafino 

Persada, 2012), h. 12. 
2Wina Sanjaya, Penelitian Pendidikan (Jenis, Metode, dan Prosedur) (Cet. II; Jakarta: 

Kencana Prenadamedia Group, 2014), h. 73. 
3Nana Syaodih Sukmadinata, Metode Penelitian Pendidikan (Cet. VII; Bandung: Remaja 

Rosdakarya, 2011), h. 72. 
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dosen Pascasarjana melaksanakan perkuliahan secara daring selama masa 

pandemi. 

 

B. Pendekatan Penelitian 

 
Pengkajian masalah dalam penelitian ini menggunakan pendekatan yang 

melihat satu permasalahan dari berbagai macam sudut pandang, adapun 

pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan pedagogis yang 

mengkaji permasalahan dari perspektif pendidikan kaitannya dengan inovasi 

dosen dalam pengelolaan pembelajaran di masa pandemi. 

 

C. Sumber Data 

Dalam suatu penelitian, menentukan sumber data adalah hal yang sangat 

penting karena data yang diperoleh harus benar-benar mampu menggambarkan 

hasil dari suatu penelitian. Oleh sebab itu, peneliti harus berhati-hati dalam 

memilih sumber data yang ada di lapangan. Tujuan dari adanya sumber daya yaitu 

untuk mengetahui dari mana asal informasi atau data itu diperoleh. 

Sumber data dalam penelitian ini adalah subjek dari mana data dapat 

diperoleh. Sumber data adalah dari mana peneliti mendapatkan informasi berupa 

data-data yang diperlukan dalam penelitian. Adapun sumber data dalam penelitian 

ini adalah: 

1. Sumber Data Primer 

Sumber data primer yaitu data yang langsung dikumpulkan oleh peneliti 

(petugasnya) dari sumber utama. Hal ini yang dimaksud adalah semua pihak yang 

berhubungan langsung dengan objek yang menjadi fokus dalam penelitian. 

Adapun yang menjadi sumber data primer dalam penelitian ini adalah data yang 

diperoleh dari 6 dosen dan 5 mahasiswa program studi Pendidikan Agama Islam 

Pascasarjana UIN Alauddin Makassar angkatan 2020. Cara penentuan sumber 
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data dalam penelitian ini adalah dengan memilih sumber berdasarkan kapasitas, 

yakni keberdaanya sebagai dosen (menyangkut hak dan kewajiban) dan 

kapabilitas, yakni kemampuan mengolah diri, meyakinkan mahasiswa dan 

menyampaikan materi serta kemampuan dalam menjawab informasi yang 

dibutuhkan. 

2. Sumber Data Sekunder 

Sumber data sekunder merupakan sumber data kedua yang dikumpulkan 

oleh peneliti (data siap) sebagai informasi tambahan dan pelengkap dari informasi 

yang peneliti butuhkan. Yakni data yang diperoleh dari beberapa literatur, seperti 

buku-buku, jurnal, dokumen yang ada kaitannya dengan pengelolaan 

pembelajaran, serta arsip yang berkaitan dengan pokok masalah, seperti buku 

catatan, hasil rekaman, file, atau foto. Dengan adanya kedua sumber tersebut, 

diharapkan mampu memberikan penjelasan atau gambaran tentang inovasi dosen 

dalam pengelolaan pembelajaran di masa pandemi. 

D. Teknik Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data adalah cara-cara yang digunakan dalam 

mengumpulkan data.4 Metode pengumpulan data merupakan langkah yang paling 

utama dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan 

data. Tanpa mengetahui metode pengumpulan data, maka peneliti tidak akan 

mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan. 

Kelengkapan data dan sistematika pembahasan suatu karya ilmiah harus 

terarah, sistematis, dan mempunyai tujuan, jadi bukan hanya mengumpulkan data 

secara keseluruhan akan tetapi menghimpun data yang digunakan adalah dengan 

turun langsung ke lapangan untuk mendapatkan data-data yang kongkret yang ada 

 

4UIN Alauddin Makassar, Pedoman Penulisan Karya Tulis Ilmiah: Makalah, Skripsi, 

Tesis, Disertasi dan Laporan Penelitian (Cet. I; Makassar: Alauddin Press, 2013), h. 20. 
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kaitanya dengan pembahasan. Dalam penelitian lapangan (field reseach), yaitu 

mengumpulkan data melalui lapangan menggunakan metode tersebut: 

Dalam penelitian ini, peneliti mengumpulkan data dengan cara sebagai 

berikut: 

1. Observasi 

Observasi sebagai teknik pengumpulan data di dalam penelitian ini 

dipergunakan untuk mengumpulkan data dengan melihat beberapa gejala atau 

masalah-masalah yang terjadi dilapangan. Dilakukan pengamatan langsung untuk 

mengetahui kondisi di lokasi penelitian secara online, yaitu dengan bertanya ke 

teman-teman kelas yang lain mengenai proses pembelajaran yang dilakukan oleh 

dosen ketika proses belajar-mengajar. Observasi dilakukan kepada 6 dosen dan 5 

mahasiswa (6 laki-laki dan 5 perempuan). Observasi dilaksanakan sebanyak 6 

kali. Adapun hasil observasi peneliti menunjukkan bahwa masih ada dosen yang 

mengajar secara tradisional, yaitu lebih terfokus kepada mengajar dari pada 

membelajarkan sehingga belum melakukan inovasi. Kedua, sikap dosen dalam 

mengembangkan diri sangatlah beragam, ada yang dengan sadar terus menerus 

meningkatkan diri dengan mengakses sumber-sumber mutakhir namun tak jarang 

pula ada yang merasa sudah puas dan nyaman dengan kemampuan yang dimiliki, 

akibatnya belum melakukan inovasi pembelajaran. Ketiga, masih ada dosen yang 

memiliki keterbatasan dalam mengakses informasi baru, penerapan pembelajaran 

materi terlalu teoritis, metode penyampaian monoton, dan kurang memanfaatkan 

aplikasi dengan berbagai macam media secara optimal. 

Observasi beraitan dengan mahasiswa, pertama masih ada ditemukan 

mahasiswa yang cepatnya bpsan dalam mengikuti pembelajaran daring dan 

kurang berkonsentrasi, minat belajar yang lemah ditandai dengan masih ada 

mahasiswa tidak dapat mengatur waktu. Jika masalah tersebut tidak segera diatasi, 
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maka akan mengganggu proses pembelajaran dan tentu berdampak buruk bagi 

mahasiswa terutama pada hasil belajarnya. 

2. Wawancara 

Metode ini merupakan serangkaian kegiatan pengumpulan data dengan 

tanya jawab lisan secara langsung dengan narasumber mengenai topik, gejala 

maupun fenomena yang diteliti. Wawancara ini menggunakan daftar pertanyaan 

terstruktur untuk ditanyakan dan dijawab langsung oleh narasumber yakni dosen 

dan mahasiswa. Agar ditemukan pola informasi dan data terstruktur yang 

dibutuhkan oleh peneliti. Berupa data tentang ragam inovasi dosen, model dan 

bentuk pengelolaan pembelajaran, penggunaan aplikasi dan fiturnya di masa 

pandemi, serta persepsi narasumber (dosen dan mahasiswa) tentang efektifitas 

inovasi dosen. Metode wawancara merupakan metode yang mempertemukan 

pewawancara (interviewer) dan terwawancara untuk saling memberikan 

informasi atau bertukar pikiran. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan 

metode wawancara semi terstruktur. 

Berdasarkan pengertian tersebut, dipahami bahwa dalam proses penelitian, 

wawancara menjadi salah satu metode pengumpulan data yang sangat mendukung 

terjawabnya masalah dalam penelitian. Berkomunikasi langsung dengan informan 

sangat penting untuk mendapatkan beberapa informasi yang dibutuhkan dalam 

penelitian tentang inovasi dosen dalam pengelolaan pembelajaran di masa 

pandemi, yakni wawancara 6 dosen dan 5 mahasiswa dari program studi 

Pendidikan Agama Islam Pascasarjana UIN Alauddin Makassar. 

3. Dokumentasi 
 

Dokumentasi digunakan untuk memperoleh data langsung dari tempat 

penelitian, meliputi buku-buku, peraturan-peraturan, tempat kegiatan, foto-foto, 



62 
 

 

 

dokumenter, data yang relevan dengan penelitian. Dokumentasi berfungsi 

sebagai tanda bukti bahwa peneliti benar-benar telah melakukan penelitian di 

program studi Pendidikan Agama Islam Pascasarjana UIN Alauddin Makassar. 

E. Teknik Pengumpulan dan Analisis Data 

Melaksanakan analisis data dalam penelitian ini maka perlu ditekankan 

beberapa tahapan dan langkah-langkah, sebagai berikut: 

1. Data Reduction (Reduksi Data) 

Data yang diperoleh dari lapangan jumlahnya cukup banyak, untuk itu 

perlu dicatat secara teliti dan rinci. Mereduksi data berarti merangkum, memilih 

hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal penting, dicari tema, pola, dan 

membuang yang tidak perlu. Dengan demikian, data yang telah direduksi akan 

memberikan gambaran yang lebih jelas, mempermudah untuk melakukan 

pengumpulan data selanjutnya dan mencarinya bila diperlukan. Di dalam 

pengumpulan data sangat banyak data yang ditemukan oleh peneliti di lapangan, 

namun tidak semua data yang ditemukan di dalam penelitian itu mendukung 

tujuan penelitian. 

Informasi yang didapatkan dalam bentuk rekaman, catatan, maupun 

dokumentasi, perlu dicatat dan dihimpun. Kemudian memilah-milah hal-hal 

pokok dan memfokuskan pada hal-hal yang penting dengan mengumpulkan data- 

data yang perlu untuk dilakukan analisis, yakni inovasi dosen dalam pengelolaan 

pembelajaran di masa pandemi program studi Pendidikan Agama Islam 

Pascasarjana UIN Alauddin Makassar. 

2. Data Display (Penyajian Data) 

Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah mendisplaykan 

data. Melalui penyajian data tersebut, maka data diorganisasikan, tersusun dalam 

pola hubungan, sehingga akan semakin mudah dipahami. Dengan mendisplay 
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data, maka akan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi dan 

merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami. 

Penyajian data dalam hal ini adalah peneliti membuat rangkuman secara 

deksriptif dan sistematis dari semua data yang direduksi, sehingga apa yang 

menjadi pokok permasalahan dapat diketahui dengan jelas dan mudah, serta 

memberikan analisa dengan memperhatikan kesesuaian dengan fokus penelitian. 

3. Conclusion Drawing (Verivikasi) 

Setelah kedua analisis data dilakukan, langkah selanjutnya adalah penarikan 

kesimpulan dan verivikasi. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat 

sementara, akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat, dan 

mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Tetapi apabila kesimpulan 

yang dikemukakan pada tahap awal didiukung oleh bukti-bukti yang valid dan 

konsisten saat peneliti kembali ke lapangan mengumpulkan data, maka 

kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan kredibel. Dalam hal ini 

dapat menjawab rumusan masalah sejak awal, tetapi mungkin juga tidak, karena 

rumusan masalah yang dirumuskan dalam penelitian kualitatif itu masih bersifat 

sementara dan akan berkembang setelah berada di lapangan.5
 

Pada tahap ini, dilakukan pengkajian dari hasil reduksi data dan penyajian 

data, hingga kesimpulan atau memverifikasi hasil penelitian sesuai dengan pokok 

permasalahan untuk dilaporkan hasil penelitian. 

F. Pengujian Keabsahan Data 

Penelitian ini merupakan hal temuan yang harus dicek keabsahannya, agar 

hasil penelitiannya dapat dipertanggungjawabkan dan dapat dibuktikan 

keabsahannya, maka peneliti menggunakan teknik  triangulasi.  Trianggulasi  data 

 

 
5Sugiyono, Metode Penelitian  Pendidikan (Pendekatan Kuantitaif, Kyalitatif, dan R&D), 

h. 345. 
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adalah pengecekan data dari berbagai sumber, berbagai cara dan berbagai waktu.6 

Peneliti berharap penggunaan trianggulasi ini agar meningkatkan pemahaman 

tentang data yang didapat dari lapangan, untuk mencari kebenaran tentang inovasi 

dosen dalam pengelolaan pembelajaran di masa pandemi yang tidak kenal waktu 

sampai akhirnya mendapatkan informasi yang dibutuhkan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R & D, 

h. 35. 



 

 

 

 

BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

 
A. Gambaran Lokasi Penelitian 

1. Sejarah UIN Alauddin Makassar 

Sejarah perkembangan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, yang 

dulu Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Alauddin Makassar melalui beberapa 

fase yaitu: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1Sejarah Perkembangan UIN Alauddin Makassar, uin-alauddin.ac.id, (4 Agustus 2021). 
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Waktu Keterangan 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fase Tahun 1962- 

1965 

Pada mulanya IAIN Alauddin Makassar yang 

kini menjadin UIN Alauddin Makassar berstatus 

fakultas cabang dari IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 

atas desakan rakyat dan pemerintah daerah sulawesi 

selatan serta atas persetujuan Rektor (UIN Sunan 

Kalijaga Yogyakarta, |IAIN Sunan Kalijaga 

Yogyakarta), menteri Agama Republik Indonesia 

mengeluarkan keputusan nomor 75 tanggal 17 oktober 

1962 tentang penegerian Fakultas Syari'ah UMI menjadi 

fakultas syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 

cabang makassar pada tanggal 10 November 1962.1
 

 
Dengan mempertimbangkan dukungan dan 

hasrat yang besar dari rakyat dan pemerintah daerah 

Sulawesi Selatan terhadap pendidikan dan pengajaran 

agama Islam tingkat universitas, serta landasan hukum 

peraturan  Presiden  nomor  27  tahun  1963  yang antara 
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Fase Tahun 1965- 

2005 

lain menyatakan bahwa dengan sekurang-kurangnya 

tiga jenis fakultas iain dapat digabung menjadi satu 

institut tersendiri sedang tiga fakultas dimaksud telah 

ada di makassar, yakni fakultas syari'ah, fakultas 

tarbiyah dan fakultas ushuluddin, maka mulai tanggal 10 

november 1965 berstatus mandiri dengan nama institut 

agama Islam negeri al-jami'ah al-islamiyah al- 

hukumiyah di makassar dengan keputusan menteri 

agama nomor 79 tanggal 28 oktober 1965.2
 

Penamaan IAIN di makassar dengan (sultan 

alauddin tuminanga RI gaukanna |alauddin) diambil dari 

nama Raja kerajaan gowa yang pertama memeluk 

agama Islam dan memiliki latar belakang sejarah 

pengembangan Islam pada masa silam. Ide pemberian 

nama "Alauddin" kepada IAIN yang berpusat di 

makassar tersebut, mula pertama dicetuskan oleh para 

pendiri IAIN alauddin, di antaranya adalah Andi 

Pangeran Daeng Rani, turunan dari Sultan Alauddin, 

yang juga mantan Gubernur sulawesi selatan, dan 

Ahmad Makkarausu Amansyah daeng Ilau, ahli sejarah 

makassar.3
 

 
Merespon tuntutan perkembangan ilmu 

pengetahuan dan perubahan mendasar atas lahirnya 

Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional no. 2 tahun 

1989  di  mana   jenjang  pendidikan  pada   Departemen 

 

2Sejarah Perkembangan UIN Alauddin Makassar, uin-alauddin.ac.id, (4 Agustus 2021). 



67 
 

 

 

 

 
Fase Tahun 2005- 

sekarang 

pendidikan nasional RI dan Departemen Agama RI telah 

disamakan kedudukannya khususnya jenjang pendidikan 

menengah, serta menampung lulusan jenjang pendidikan 

menengah di bawah naungan departemen pendidikan 

nasional RI dan departemen agama RI diperlukan 

perubahan status kelembagaan dari institut menjadi 

universitas. 

Prakarsa pimpinan IAIN Alauddin periode 2002- 

2006 dan atas dukungan civitas akademika dan senat 

IAIN Alauddin serta Gubernur Sulawesi Selatan, maka 

diusulkanlah konversi IAIN Alauddin makassar menjadi 

UIN alauddin makassar kepada presiden RI melalui 

menteri Agama RI dan menteri pendidikan nasional RI. 

Mulai 10 oktober 2005 status kelembagaan institut 

Agama Islam Negeri Alauddin Makassar berubah 

menjadi (UIN) Universitas Islam Negeri Alauddin 

Makassar berdasarkan peraturan Presiden (perpres) 

Republik Indonesia no 57 tahun 2005 tanggal 10 

oktober 2005 yang ditandai dengan peresmian 

penandatanganan prasasti oleh presiden RI bapak Susilo 

Bambang Yudhoyono pada tanggal 4 desember 2005 di 

makassar.4
 

 

 
 

 

4Sejarah Perkembangan UIN Alauddin Makassar, uin-alauddin.ac.id, (4 Agustus 2021). 
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4. Rektor 

 

Sejak berdirinya, IAIN Alauddin Makassar sampai berubah status menjadi 

UIN Alauddin Makassar (1965 s.d sekarang) telah dipimpin oleh kuasa rektor dan 

rektor sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5UIN Alauddin Makassar, data.uin-alauddin.ac.id, (4 Agustus 2021).

 
 

Nama Instansi 

 
 

Nama Rektor 

 

 

 

Institut Agama Islam 

Negeri (IAIN) 

Alauddin Makassar 

 

 

 

1. Haji Aroeppala (1965-1968) 

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

Institut Agama Islam 

Negeri (IAIN) 

Alauddin Ujung 

Pandang 

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

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

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

 
4. Drs. H. M. Shaleh A. Putuhena (1994-1998 

Institut Agama Islam 

Negeri (IAIN) 

Alauddin Makassar 

 

Universitas Islam 

Negeri (UIN) 

Alauddin 

Makassar 

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

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

 

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

2. Prof. Dr. H. A. Qadir Gasing H.T, M.S. (2011-2015) 

3. Prof. Dr. Musafir Pababbri, M.Si. (2015-2019. 

4. Prof. Dr. H. Hamdan Juhannis, MA., Ph.D (2019- 

sekarang).5
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5. Profil Pascasarjana UIN Alauddin Makassar 

 
Program Pascasarjana (PPs) UIN Alauddin Makassar di buka sejak tahun 

1990dan masih eksis sampai sekarang. Program Pasacasrjana UIN Alauddin 

Makassar mewadahi insan akademik RI untuk melayani peningkatan SDM di 

Indonesia Timu. Pascasarjana membuka kelas perkuliahan reguler dan non reguler 

yang diharapkan mampu menjangkau mahasiswa dengan kebutuhan yang dapat 

disesuaikan dengan jadwal perkuliahan. 6 Perkembangan Pascasarjana UIN 

Alauddin Makassar dari tahun ke tahun menunjukkan animo yang semakin 

meningkat. Sampai tahun akademik 2013/2014, Pascasarjana UIN Alauddin 

Makassar telah menerima mahasiswa sebanyak 957 orang dan dari jumlah  

tersebut telah menyelesaikan studinya sebanyak 528 orang. 

Setelah Pascasarjana UIN Alauddin Makassar berjalan selama 13 tahun, 

serta semakin membaiknya fasilitas penyelenggaraan kegiatan akademik, menjadi 

faktor yang melatarbelakangi pembukaan program Doktor (S3) di Pascasarjana 

UIN Alauddin. Pembukaan Program Doktor (S3) tersebut berdasarkan keputusan 

Menteri Agama RI, Nomor 21 Tahun 2003, tanggal 14 Januari 2003 yang 

pembukaannya dilaksanakan 1 september 2003 oleh Menteri Agama Republik 

Indonesia.7Pascasarjana UIN Alauddin Makassar membuka pertama kali Program 

Studi Magister Dirasah Islamiyah berdasarkan Surat Keputusan Dirjen Bimbaga 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
2021). 

6Pascasarjana UIN Alauddin Makassar, repositori.uin-alauddin.ac.id, (12 September 

 
7Fakultas PPS, pps.uin-alauddin.ac.id, (12 September 2021). 
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Islam Nomor: 31/E/1990 tanggal 7 Juni 1990. Setelah menyelenggarakan Program 

Magister selama 14 tahun, maka dibukalah Program Doktor oleh Menteri Agama 

sesuai Keputusan Menteri Agama RI No. 21 Tahun 2003 tanggal 14 Januari 2003. 

Selain menyelenggarakan program perkuliahan reguler, guna melayani kebutuhan 

peningkatan sumber daya manusia di Kawasan Timur Indonesia (KTI), 

Pascasarjana Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar menawarkan dan 

menyelenggarakan juga Program Perkuliahan Nonreguler (di luar jam kerja). 

6. Visi dan Misi Pascasarjana 

 
Pascasarjana sebagai lembaga/wadah pendidikan strata tingkat dua dalam 

menjalankan fungsi dan tujuannya yang universal wajib memiliki landasan 

aktualiasi diri yang dituangkan dalam visi dan misi Pascasarjana, yakni sebagai 

berikut: 

a. Visi Pascasarjana 

Pusat studi sumber Islam dalam pengembangan IPTEK berbasis riset 

untuk peradaban. 

b. Misi Pascasarjana 

1) Menyelenggarakan program pendidikan jenjang magister dan doktor 

dalam bidang kajian sumber Islam yang berwawasan interkoneksitas, 

komprehensif, responsif dan transformatif. 

2) Menghasilkan tenaga-tenaga terpelajar berkualitatif magister dan doktor, 

berkompeten dalam lingkup ilmu Islam, dengan penguasaan metodlogi  

dan pendekatan multidisipliner guna mengembangkan Ilmu pengetahuan 

di dalam berkhidmat bagi kemajuan peradaban bangsa.8
 

3) Melahirkan tenaga-tenaga terpelajar berwawasan ke-Islaman, keilmuan 

dan ke-Indonesiaan yang luas dan terbuka serta memiliki kemampuan. 

8Pascasarjana 2021, siadin.uin-alauddin.ac.id, (4 Agustus 2021). 
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Aplikatif Ilmu pengetahuan dengan kepekaan yang cerdas terhadap 

tuntutan perubahan global. 

4) Menyelenggarakan kegiatan penelitian inovatif dalam bidang Ilmu ke- 

Islaman untuk menjawab tantangan pluralisme masyarakat dan 

perkembangan Ilmu pengetahuam dan teknologi. 

5) Menyelenggarakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat berbasis 

research dalam melayani kebutuhan masyarakat akan kajian sumber Islam 

dalam menjawab permasalahan kemasyarakatan. 

9. Tujuan Pascasarjana 

Eksistensi Pascasarajana secara kelembagaan memiliki tujuan yakni: 

a. Meningkatkan kapasitas kelembagaan yang kredibel dan terpercaya dalam 

bidang kajian sumber Islam. 

b. Menyiapkan tenaga ahli Ilmu agama Islam (dirasah Islamiyah/Islamic studies) 

yang memiliki kompetensi dalam pengkajian Islam. 

c. Menyiapkan tenaga profesional yang mengamalkan keahliannya dan 

mengabdi pada kepentigan agama, bangsa, dan negara. 

d. Menyiapkan tenaga peneliti yang mempunyai kemampuan menganalisis dan 

memecahkan masalah kemasyarakatan. 

e. Melahirkan karya penelitian inovatif kajian sumber Islam terkait masalah 

pluralisme dan perkembangan Ilmu ppengetahuan dan teknologi dari 

perspektif Ilmu keIslaman. 

f. Melahirkan karya pengabdian kepada masyarakat yang dapat membantu 

masyarakat dalam menjawab masalah pluralisme dan perkembangan Ilmu 

pengetahuan dan teknologi. 9 Seperti menghasilkan karya buku fiqhi dalam 

menjawab problematika zaman, buku daras panduan pendidikan agama, dll 

 

 
9Pascasarjana 2021, siadin.uin-alauddin.ac.id, (4 Agustus 2021). 
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Pascasarjana memiliki berbagai macam pilihan program studi, salah-satunya 

program studi Pendidikan Agama Islam yang menjadi pilihan penulis untuk 

melakukan penelitian. Berikut penjelasan mengenai program studi Pendidikan 

Agama Islam: 

lDENTITAS PROGRAM STUDI 

Program Studi (PS) : PENDIDIKAN AGAMA ISLAM 

Unit Pengelola Program Studi : PASCASARJANA 

Perguruan Tinggi : UIN ALAUDDIN MAKASSAR. 

Nomor SK Pendirian PS(*) : Nomor: 2254 Tahun 2013 

Tanggal SK Pendirian PS  : 19 Agustus 2013 

PejabatPenandatangan SK Pendirian PS : Direktur Jenderal Pendidikan Islam 

Bulan & Tahun dimulainya 

Penyelenggaraan Pascasarjana: 19 Agustus 2013 

Nomor SK Izin Operasional(*): Nomor: 2254 Tahun 2013 Tanggal 

SK Izin Operasional                           : 19 Agustus 2013 

Peringkat(Nilai) Akreditasi Terakhir : - 

Nomor SK BAN-PT                          : - 

Alamat PS                                           : Jln. H. M. Yasin Limpo 

No.36 Makassar 

Kontak Person                                     : Dr. Muhammad Yaumi, M.Hum., MA., 

085217720366 

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

M.Ed., Ph.D. HP. 082195044449 

No. Telepon PS           : 0411-862450 No. 

Faksimili PS           : 0411-881528 
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10.  Sistem Tata Pamong dan Sistem Pengelolaan Program Studi 

Pendidikan Agama Islam 

Tata pamong program studi harus mencerminkan pelaksanaan good 

university governance dan mengakomodasi seluruh nilai, norma, struktur, peran, 

fungsi, dan aspirasi pemangku kepentingan program studi. Kepemimpinan 

program studi harus secara efektif memberi arah, motivasi dan inspirasi untuk 

mewujudkan visi, melaksanakan misi, mencapai tujuan dan sasaran melalui 

strategi yang dikembangkan Tata pamong (governance) merupakan sistem untuk 

memelihara efektivitas peran para konstituen dalam pengembangan kebijakan, 

pengambilan keputusan, dan penyelenggaraan program studi. 

Tata pamong yang baik jelas terlihat dari lima kriteria yaitu kredibilitas, 

transparansi, akuntabilitas, tanggungjawab, dan adil. Sistem tata pamong berjalan 

secara efektif melalui mekanisme yang disepakati bersama, serta dapat 

memelihara dan mengakomodasi semua unsur, fungsi, dan peran dalam program 

studi. 11 Tata pamong didukung dengan budaya organisasi yang dicerminkan 

dengan ada dan tegaknya aturan, tatacara pemilihan pimpinan, etika dosen, etika 

mahasiswa, etika tenaga kependidikan, sistem penghargaan dan sanksi serta 

10BAN-PT: Borang Akreditasi Program Studi Magister 2017, h. 4. 
11BAN-PT: Borang Akreditasi Program Studi Magister 2017, h. 22. 

Homepage dan E-mail PS : http://pps.uin-alauddin.ac.id/home 

ppsuinalauddin@yahoo.co.id.10
 

http://pps.uin-alauddin.ac.id/home
mailto:ppsuinalauddin@yahoo.co.id.10
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pedoman dan prosedur pelayanan (administrasi, perpustakaan, laboratorium, dan 

studio). Sistem tata pamong (input, proses, output dan outcome serta lingkungan 

eksternal yang menjamin terlaksananya tata pamong yang baik) harus 

diformulasikan, disosialisasikan, dilaksanakan, dipantau dan dievaluasi dengan 

peraturan dan prosedur yang jelas. Tata pamong adalah suatu sistem yang dapat 

menjadikan kepemimpinan, sistem pengelolaan dan penjaminan mutu berjalan 

secara efektif di dalam universitas/institusi yang mengelola program studi. 

Tata kelola yang dimaksudkan adalah sistem yang menjamin 

penyelenggaraan institusi dalam memenuhi prinsip-prinsip kredibilitas, 

transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, dan kesinambungan. Dalam konteks 

ini merujuk pada sistem organisasi dan mekanisme kerja di Pascasarjana UIN 

Alauddin Makassar. Dalam struktur ini terdapat lembaga-lembaga struktural yang 

mengkoordinir dan melaksanakan aktifitas akademik, administrasi dan 

penjaminan mutu, lembaga pendukung akademik.12 Lembaga-lembaga ini saling 

berkoordinasi berdasarkan fungsi masing-masing dan secara periodik mengadakan 

koordinasi baik melalui rapat kerja maupun kegiatan lain yang berkesinambungan. 

BAN-PT: Borang Akreditasi Program Studi Magister 2017 23 Program Studi 

Pendidikan Agama Islam Pascasarjana UIN Alauddin Makassar memiliki tata 

pamong secara terstruktur sesuai dengan kebutuhan institusi. Unit tata pamong 

tersebut diatur di dalam Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia No 25 

tahun 2013 Jo nomor 85 tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja (Ortaker) 

UIN Alauddin yang menjamin terwujudnya visi, terlaksananya misi, tercapainya 

tujuan, berhasilnya strategi yang digunakan secara kredibel, transparan, akuntabel, 

bertanggung jawab, dan adil. Pengelolaan Program Studi Pendidikan Agama 

Islam Pascasarjana UIN Alauddin dipimpin oleh (Ketua Program Studi dan 

 

 
12BAN-PT: Borang Akreditasi Program Studi Magister 2017, h. 22. 
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pengelola Konsentrasi yang memiliki legitimasi dan kredibilitas berdasarkan Surat 

Keputusan Rektor UIN Alauddin Makassar Nomor Un.06/05.A Tahun 2017 

tentang pengelola program Studi Pascasarjana UIN Alauddin. Oleh karena itu, 

sistem tata pamong Program studi Pendidikan Agama Islam Pascasarjana 

dibangun berdasarkan mekanisme yang disepakati bersama dan ditetapkan 

menurut Undang-Undang dan aturan-aturan yang berlaku dengan tetap 

mempertimbangkan kredibilitas, transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, dan 

keadilan. 

1. Kredibel: Pengelolaan Program Studi Pendidikan Agama Islam 

Pascasarjana UIN Alauddin dipimpin oleh Ketua Program Studi memiliki 

legitimasi dan kredibilitas berdasarkan Surat Keputusan Rektor UIN Alauddin 

Makassar Nomor Un.06/05.A Tahun 2017 tentang pengelola program Studi 

Pascasarjana UIN Alauddin, unsur pimpinan prodi adalah Ketua Prodi. 

Mekanisme pemilihan ketua dilaksanakan melalui rapat dosen Pascasarjana. a) 

Direktur Pascasarjana UIN Alauddin membuat usul pengangkatan pengelola Prodi 

dan Konsentrasi dengan mempertimbangkan kesesuaian bidang keahlian dan 

kemampuan kepemimpinan yang dimiliki oleh calon pengelola. 13 Nama yang 

diusulkan terdiri dari 2 nama calon untuk setiap Prodi. b) Nama-nama yang 

diusulkan selanjutnya dipilih melalui rapat dosen Prodi. c) Nama yang terpilih 

diajukan ke Rektor untuk mendapat pertimbangan dan persetujuan. d) Hasil 

pertimbangan dan persetujuan dituangkan dalam Surat Keputusan pengangkatan 

Pegawai Negeri Sipil tersebut sebagai pengelola Program Studi Pascasarjana yang 

bertugas melaksanakan fungsi sebagai ketua program studi. 

2. Transparan: Pengelolaan Program studi Pendidikan Agama Islam 

Pascasarjana UIN Alauddin dilakukan secara transparan, baik terhadap penetapan 

 

 
13BAN-PT: Borang Akreditasi Program Studi Magister 2017, h. 23. 
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penanggung jawab pengelolaan manajemen, maupun teknis pengelolaan program 

akademik dan non akademik. Secara periodik, sebulan sekali, dilakukan rapat 

prodi yang dihadiri oleh dosen tetap, serta tenaga kependidikan tingkat prodi 

untuk membahas hal-hal terkait perencanaan, pelaksanaan, hasil monitoring dan 

evaluasi, serta penyusunan laporan program kegiatan. Setiap dosen berperan di 

dalam kegiatan prodi, baik sebagai ketua kegiatan, sekretaris, anggota pelaksana, 

dan lain-lain. Masalah-masalah terkait bagian-masing-masing inilah yang menjadi 

agenda pembahasan rapat prodi.14 Berdasarkan mekanisme inilah, tampak bahwa 

pengelolaan prodi bersifat transparan dan melibatkan semua unsur di dalam 

program studi dan semua anggota di dalam program studi paham akan 

pelaksanaan program kegiatan akademik. 

3. Akuntabel: Akuntabilitas pengelolaan Program studi Pendidikan Agama 

Islam Pascasarjana UIN Alauddin dilaksanakan melalui mekanisme pelaporan 

kegiatan yang sebelum dilaporkan kepada pimpinan (Direktur dan Rektor), 

terlebih dahulu laporan kegiatan dibahas pada tingkat program studi, diperiksa 

oleh Satuan Pemeriksa Internal (SPI) UIN Alauddin Makassar. Pelaporan 

Program kegiatan dilakukan pada akhir tahun anggaran. 

4. Bertanggung jawab: Pengelolaan Program studi Pendidikan Agama Islam 

Pascasarjana UIN Alauddin didasarkan atas pemenuhan tanggung jawab terhadap 

kepuasan stakeholder internal yang terdiri dari mahasiswa dan pengguna lainnya 

di dalam lingkup UIN Alauddin Makassar, seperti pimpinan fakultas, unit kerja 

lain (Lembaga Penjaminan Mutu, Bagian keuangan, perencanaan, serta seluruh 

unit kerja terkait; serta stakeholders eksternal seperti orangtua mahasiswa, 

masyarakat, pengguna lulusan, serta lembaga mitra). 

 

 

 

 
14BAN-PT: Borang Akreditasi Program Studi Magister 2017, h. 24. 
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5. Adil: Pengelolaan Program studi Pendidikan Agama Islam Pascasarjana 

UIN Alauddin berupaya mengembangkan prinsip keadilan dalam segala aspek. 

Pelaksanaan program akademik dan non akademik dikerjakan secara bersama 

BAN-PT: Borang Akreditasi Program Studi Magister 2017 25 dengan 

penanggung jawab kegiatan yang ditetapkan secara bergantian. 15 Program 

peningkatan kompetensi dosen dan tenaga kependidikan juga dilakukan secara 

bergantian, sehingga seluruh unsur di dalam program studi memiliki kesempatan 

untuk meningkatkan kompetensi terhadap pengelolaan prodi yang sama, demikian 

pula dengan peluang berkompetisi dalam penelitian, penulisan buku, publikasi  

dan pengabdian masyarakat diatur sedemikian rupa sehingga seluruh dosen 

berpeluang terlibat di dalam kegiatan tersebut meskipun secara bergantian pada 

tahun-tahun berikutnya. Keadilan dalam pengelolaan program studi juga 

tergambar di dalam pembagian kuota pembimbing tugas akhir dan  pengujian 

tugas akhir, dan lain-lain. 

B.  Inovasi Pembelajaran Dosen Pascasarjana UIN Alauddin Makassar di 

Masa Pandemi 

Inovasi dalam mengajar menjadi bagian terpenting untuk dikuasai oleh seorang 

tenaga pengajar baik yang berstatus sebagai guru maupun yang berstatus sebagai seorang 

dosen. Hal itu menjadi penting karena merupakan kemampuan paling dasar yang harus 

dimiliki seseorang dalam menjalankan tugasnya sebagai pendidik. Sangat mustahil 

seorang pendidik dikatakan profesional jika tidak menguasai yang seharusnya dikuasai, 

karena sebelum menjadi status tenaga pengajar diperlukan latihan sebagai bekal untuk 

menjadi pendidik yang lebih baik lagi. 

Meskipun banyak pendapat berkaitan dengan inovasi yang harus dimiliki oleh 

seorang dosen, tetapi paling penting bahwa dosen yang mengajar khususnya pada 

 

 
15BAN-PT: Borang Akreditasi Program Studi Magister 2017, h. 25.
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fakultas atau jurusan pendidikan berusaha mencetak pendidik profesional.  Meskipun 

pada kenyataanya, hal ini bukanlah sesuatu yang mudah karena banyaknya mahasiswa, 

kecuali dilandasi oleh kesadaran dari mahasiswa itu sendiri. Artinya calon pendidik atau 

yang telah berstatus sebagai seorang dosen sadar pentingnya inovasi sebagai bekal untuk 

dirinya, maka selalu berusaha untuk melatih diri apalagi harus menciptakan banyak 

inovasi yang beranekaragam di masa pandemi seperti sekarang ini. 

Inovasi dalam bidang pendidikan diterapkan untuk mengembangkan 

proses pembelajaran yang lebih optimal dengan hasil yang maksimal. Inovasi 

pembelajaran yang digunakan pendidik di era milenial masa pandemi yang 

diterapkan adalah dari inovasi pembelajaran yang sudah ada sebelumnya, namun 

lebih bertambah dan kreatif dengan memanfaatkan perkembangan teknologi dan 

koneksi internet. Sehingga mahasiswa tetap bisa aktif, tertarik untuk belajar dan 

tetap produktif di masa pandemi. Tantangan bagi guru, dosen, maupun 

keterlibatan orang tua dalam pembelajaran jarak jauh sekarang ini yang berpusat 

pada jaringan koneksi internet, sehingga harus mampu merancang, mendesain dan 

mengembangkan metode pembelajaran berjalan secara optimal dengan 

mempertimbangkan karakteristik mahasiswa, materi dan melihat media atau 

aplikasi yang cocok yang digunakan. 

Hal ini sesuai dengan pernyataan yang disampaikan oleh Muhammad 

Rusmin B, bahwa “Pelaksanaan perkuliahan itu menggunakan beberapa aplikasi, 

saya mengatakan beberapa karena lebih dari satu. Diawal perkuliahan itu saya 

menggunakan aplikasi Zoom, karena Zoom itu lebih bagus digunakan dari pada 

google meet. Akan tetapi beberapa pertemuan selanjutnya ada mahasiswa yang 

kesulitan karena Zoom itu menguras banyak kuota. Berdasarkan atas persetujuan 

antar mahasiswa dan dosen maka pembelajaran beralih menggunakan aplikasi 

meet karena biayanya lebih hemat. Terkhusus di kelas yang saya tempati 
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mengajar, terdapat beberapa mahasiswa yang sudah menjadi guru, baik yang PNS 

(pegawai negeri sipil) maupun yang belum. Artinya, mereka memang sudah tahu 

bagaimana itu profesi guru. Ketika saya masuk mengajar, saya hanya memberi 

penguatan materi setelah mereka diskusi”.16 

Situasi pembelajaran daring saat ini membuat pihak dosen maupun 

mahasiswa harus siap menggunakan sistem pembelajaran melalui teknologi 

sehingga pembelajaran daring dapat tersampaikan dengan efektif dan akurat. 

Namun dari hasil yang ada, tidak semua dosen maupun mahasiswa dapat 

menggunakan teknologi pembelajaran, sehingga menyebabkan pembelajaran tidak 

tersampaikan secara efektif dan akurat. Hal ini membuat rata-rata mahasiswa 

merasakan kejenuhan dalam belajar daring 

Hal ini senada dengan yang disampaikan oleh Saprin yang 

mengungkapkan bahwa “Sesuai dengan aturan pemerintah semua dilaksanakan 

secara daring dengan menggunakan beragam aplikasi. Aplikasi itu diserahkan 

sepenuhnya ke kelas masing-masing. Ada yang menggunakan google meet, Zoom, 

lentera. Akan tetapi hampir semua dosen menggunakan aplikasi WhatsApp. Kalau 

saya pribadi, ketika menyusun kontrak kuliah dan mengecek kehadiran mahasiswa 

melalui lentera, selain memudahkan mengisi monev (monitoring dan evaluasi) 

pada akhir perkuliahan dan bisa membantu dalam memudahkan berkomunikasi 

dengan mahasiswa. Akan tetapi harus disadari, jika lentera digunakan oleh sesama 

dosen dalam waktu bersamaan, maka jaringan akan terganggu. Sehingga, saya 

sendiri menggunakan Zoom dan meet. Tetapi untuk menyampaikan informasi saya 

menggunakan group WhatsApp”.17 

Pada    awal    perkuliahan    berbasis    online,    dosen    dan    mahasiswa 

 

16 Muhammad  Rusmin  B  (43  tahun),  Dosen  Pascasarjana  UIN  Alauddin  Makassar,\\ 

Wawancara, Makassar, 16 Agustus 2021. 
17Saprin (54 tahun), Ketua Program Studi Pendidikan Agama Islam Pascasarjana UIN 

Alauddin Makassar, Wawancara, Makassar, 16 Agustus 2021. 
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membutuhkan penyesuaian terhadap proses pembelajaran daring, yang disebabkan 

oleh beberapa aplikasi yang baru mau digunakan ketika proses pembelajaran 

berlangsung. Hal ini sesuai dengan pernyataan yang disampaikan oleh Eti Utami 

Purwaningsi “Awalnya itu perkuliahannya masih tatap muka selama kurang lebih 

2 minggu dan itupun hanya kontrak perkuliahan saja yang diawal bulan maret ada 

pengumuman bahwa kampus ditutup dan perkuliahan dari rumah saja. Jadi, kami 

mau tidak mau harus mengikuti dan menyesuaikan dengan aturan yang 

diberlakukan. Awalnya kami merasa masih kurang efektif, karena saya sendiri 

harus mempelajari aplikasinya terlebih dahulu dan aplikasi yang digunakan itu 

adalah lentera, Zoom, google meet dan juga WhatsAap group. Akan tetapi 

semakin berjalannya waktu, saya sendiri sudah terbiasa dengan aplikasi yang 

digunakan dan kami kuliah online itu selama 3 semester”.18
 

Proses pembelajaran online sebagai kegiatan utama yang diterapkan dalam 

satuan pendidikan baik sekolah maupun universitas, pada kegiatan pembelajaran 

tersebut pendidik harus menerapkan strategi maupun inovasi pembelajaran yang 

akan digunakan. 

Berdasarkan observasi dan wawancara yang peneliti lakukan, peneliti 

menyimpulkan bahwa pada dasarnya masing-masing dosen memiliki cara 

mengajar dan pilihan aplikasi yang sesuai kebutuhan pengelolaan 

pembelajarannya. Rata-rata informan yang peneliti wawancarai berpendapat sama 

bahwa dari aspek fitur aplikasi, aplikasi Zoom jauh lebih efektif dan efesien dari 

aplikasi lain karena Zoom lebih mudah dengan segala tampilan dan akselerasinya. 

Dengan segala kemudahan yang ditawarkan aplikasi ini, membuat Zoom diminati 

oleh banyak user pengguna internet dengan aktivitas meeting. 

 

 

 
18 Eti Utami Purwaningsih (31 tahun), Mahasiswa Program Studi Pendidikan Agama 

Islam Pascasarjana UIN Alauddin Makassar, Wawancara, Makassar, 9 Agustus 2021. 
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Hal ini mengakibatkan permintaan penggunaan aplikasi ini berbayar 

sehingga menjadi kendala urgent bagi dosen yang menginginkan pengelolaan 

efektif namun harus terkendala akses biaya. Sementara lembaga hanya bisa 

menyiapkan akses terbatas. Penulis menilai bahwa ada siklus yang sangat dilema 

dalam pengelolan pembelajaran. Karena dosen dituntut berinovasi disaaat kondisi 

mahasiswa dalam keterbatasan akes kouta yang mahal. Sehingga Dosen diberi 

pilihan harus konsisten dengan pilihan aplikasi yang dianggap efektif, atau harus 

menjawab keluhan dan keterbatasan mahasiswa yang serba murah namun kurang 

efektif. Hal ini belum termasuk bagaimana dosen harus berinovasi mengurangi 

kejenuhan mahasiswa ketika belajar online. Mengingat mahasiswa harus duduk 

dalam jangka waktu yang lama memantau monitor dalam keadaan kedua tangan 

mereka masih memegang monitor gudjet lain. Dengan kata lain mereka punya 

aktivitas yang lain selain belajar online (dunia media sosial). Ini juga belum 

termasuk metode pembelajaran yang digunakan oleh dosen yang dalam pantauan 

peneliti masih monoton dalam menggunakan metode diskusi via online. Namun 

hal ini berbeda dengan yang dikemukakan Achmad Abubakar ”Pertanyaan 

mengenai inovasi dalam pembelajaran lumayan berat saya untuk menjawabnya, 

karena ketika saya mengajar secara online maka saya benar-benar menghargai 

waktu, tidak ada lagi upaya untuk memberikan inovasi karena saya fokus 

menjelaskan materi”.19
 

Singkatnya, figur dosen secara tidak langsung menjadi salah satu penentu 

keterlibatan mahasiswa (student engagement) secara emosional dalam 

keberhasilan proses belajar mengajar. Pembelajaran secara daring menuntut 

kehadiran figur dosen yang berbeda dibandingkan kelas tatap muka. Jika figur 

dosen tak lagi berhubungan dengan sosok secara fisik dan pembawaan gaya 

19 Achmad Abubakar (51 tahun), Dosen Program Studi Pendidikan Agama Islam 

Pascasarjana UIN Alauddin Makassar,Wawancara, Makassar, 16 Agustus 2021. 
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mengajar, maka keterlibatan mahasiswa dan motivasi belajar mahasiswa dalam 

pembelajaran daring, akan sangat bergantung pada kepiawaian dosen 

memanfaatkan teknologi dengan variasi inovasi, aplikasi, dan membawakan diri 

dalam media sosial yang dapat diakses mahasiswa. 

Figur dosen tersebut berkaitan juga dengan kompetensi pedagogik sang 

dosen yang ditunjang dengan kompetensi profesional, kompetensi kepribadian, 

dan kompetensi sosial secara daring. Salah satu tantangan untuk menghadapi 

fenomena yang terjadi pada proses pembelajaran online ialah masalah jaringan 

internet. 

Hal ini sesuai dengan yang disampaikan Nurhidayah “Terkait dengan 

perkuliahan selama masa daring ini, diawal 2 pertemuan kami tatap muka, tapi 

setelah keluarnya aturan dari pemerintah dan pihak kampus, maka dilaksanakan 

kegiatan perkuliahan melalui online. Dalam perkuliahan daring ini terletak 

kelebihan dan kekurangannya terlebih kondisi teman-teman yang jaraknya jauh 

sehingga gangguan jaringan itu sering terjadi ketika perkuliahan. Tentu juga tidak 

100% kami mendapatkan penjelasan yang lebih dalam terkait dengan mata kuliah 

yang diampuh oleh dosen itu sendiri. Selanjutnya kelebihanya dalam perkuliahan 

daring ini tentu meskipun jarak jauh aktifitas perkuliahan tetap maksimal akan 

tetapi yang sering membuat kami terkendal dalam perkuliahan itu adalah masalah 

jaringan dan juga waktu yang sudah ditentukan terkadang dosen memindahkan 

jadwalnya sehingga dalam perkuliahan kita harus standby.20
 

Pendapat responden Nurhidayah menegaskan dua aspek penting 

pengelolaan pembelajaran yang wajib menjadi perhatian penting bagi dosen, agar 

keinginan dosen dan kebutuhan mahasiswa bisa saling terpenuhi dan tidak 

meninggalkan aspek tujuan pembelajaran, yakni aspek penggunaan aplikasi yang 

 

 

 

20 Nurhudayah (26 tahun), Mahasiswa Program Studi Pendidikan Agama Islam 

Pascasarjana UIN Alauddin Makassar, Wawancara, Makassar, 13 Agustus 2021. 
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maksimal yang sejalan dengan kemampuan mahasiswa dan inovasi dosen yang 

kreatif. 

Pendapat ini serupa dengan yang disampaikan Ahmad Algifari Salere 

“Proses pembelajaran berbasis online dengan menggunakan beberapa aplikasi 

seperti Zoom, google meet dan lentera adalah jalan keluar yang digunakan oleh 

tenaga pendidik dalam hal menjalankan peraturan pemerintah yaitu belajar dari 

rumah ke rumah. Tetapi penggunaan aplikasi ini sangat bergantung pada jaringan 

yang harus stabil, sedangkan ada beberapa mahasiswa yang bertempat tinggal di 

daerah yang sangat sulit dijangkau oleh jaringan. Saya sendiri merasakan 

kesulitan jaringan, karena hanya jenis kartu internet tertentu saja yang bisa 

digunakan untuk kuliah online. Namun ketika terjadi pemadaman lampu di daerah 

saya, maka sayapun tidak bisa mengikuti perkuliahan.21
 

Pembelajaran daring tentu bukan hanya sebatas memindahkan 

pembelajaran luring ke daring saja atau sesederhana mendigitalkan materi 

pembelajaran dalam bentuk daring. Melainkan lebih pada berinovasi dengan 

teknologi sebagai alat dalam menyampaikan materi. Dengan inovasi ini, dosen 

mampu memberikan berbagai macam pilihan dan konten yang terstruktur bagi 

mahasiswa  sehingga  mereka  dapat  mendemonstrasikan  apa  yang  

dipelajarinya. Jika penguasaan dosen akan teknologi terbatas, maka variasi media 

pengajarannya juga akan terbatas sehingga keterlibatan mahasiswa pun akan 

berkurang, apalagi jika mahasiswa sejak awal tidak mengenal sosok dosennya 

tersebut. Inovasi pembelajaran yang seharusnya dosen lakukan, yakni dengan 

memanfaatkan media online yang disinergikan dengan gaya mengajar, misalnya 

bahasa yang digunakan itu menyenangkan, mudah dipahami, materi yang 

dikolaborasikan dengan power point, video, audio, yang dirancang semenarik 

mungkin. 

21Ahmad Algifari Salere (22 tahun), Mahasiswa Program Studi Pendidikan Agama Islam 

Pascasarjana UIN Alauddin Makassar, Wawancara, Makassar, 13 Agustus 2021. 
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Penguasaan dosen akan teknologi yang terbatas menyebabkan sedikitnya 

kadar interaksi sosial secara daring, yang mengakibatkan terbatasnya keterlibatan 

mahasiswa dalam proses pembelajaran. Inilah yang membuat mahasiswa menjadi 

pihak yang lebih banyak dirugikan dalam pembelajaran daring. Akan tetapi disisi 

lain, jika pembelajaran daring dilakukan sepenuhnya, maka ketika dosen  

mengajar dikendalikan oleh media pembelajaran dan strategi yang tepat, tentu 

akan sangat berpengaruh pada keterlibatan mahasiswa di dalam kelas daring, dan 

juga dalam capaian hasil belajar. 

Disisi lain, harus terdapat inovasi dalam pembelajaran daring yang 

membuat pembelajaran dapat terjalin dengan mudah dan menyenangkan. Sangat 

dibutuhkan inovasi-inovasi untuk pengelolaan pembelajaran di masa pandemi 

yang dapat dilakukan oleh dosen maupun untuk mengikis rasa jenuh dan bosan 

selama pembelajaran jarak jauh. 

Dosen yang suportif, mampu berempati dan toleran terhadap keterbatasan 

mahasiswa, mampu memotivasi, selalu memberikan umpan balik dalam 

mentransfer ilmu pengetahuannya melalui media daring, bahkan dalam situasi 

yang formal ataupun informal, Dan Juga mampu menggiring mahasiswa untuk 

tetap berkomunikasi dan berdiskusi. Hal tersebut tetap menjadi hal yang utama 

didalam pelaksanaan proses belajar mengajar online di masa pandemi. 

Terkendala oleh jaringan internet adalah salah satu permasalahan yang 

terjadi pada masa pandemi ketika kita melaksanakan proses pembelajaran online, 

maka dari itu dibutuhkan kebijaksanaan dari setiap dosen untuk memahami 

permasalahan tersebut, seperti pendapat yang disampaikan Achmad Abubakar 

“Sebagai dosen yang baik, kita tidak bisa memaksakan jika melihat kondisi seperti 

sekarang ini, perekonomian kita melemah, perlu kesadaran kita semua untuk 



85 
 

 

 

memahami kondisi seperti sekarang. Dosen tidak seharusnya memberikan tugas- 

tugas yang berat kepada mahasiswa karena ada kebijakan pemerintah bahwa kita 

sebagai dosen tidak seharusnya memberikan beban kepada mahasiswa untuk 

berfikir terlalu banyak apalagi jika melihat ekonomi mereka itu melemah. Dosen 

itu juga seharusnya ringan tangan dalam memberikan nilai.22
 

Kebijaksanaan dosen dalam hal menyikapi permasalahan jaringan pada 

proses pembelajaran online adalah hal yang sangat diharapkan oleh semua 

mahasiswa. Terkhusus bagi mahasiswa yang bertempat tinggal di daerah terpencil 

yang jauh dari akses jaringan internet. Penerapan aplikasi e-learning 

(pembelajaran online), dosen dan mahasiswa memiliki perannya masing-masing. 

Dosen sebagai fasilitator dan pembimbing dalam kegiatan pembelajaran, 

sedangkan mahasiswa memiliki peran sebagai konstruktor pengetahuan, 

pembelajaran mandiri (independent leaners), dan pemecahan masalah (problem 

solvers). 

Terkait hal di atas ada beberapa langkah dosen di masa pandemi ini yang 

harus dilakukan yaitu: menerapkan prinsip utama dan pertama yaitu kesehatan 

dengan protokol yang harus dipatuhi, melakukan analisis terhadap perkembangan 

dan kemampuan ekonomi dengan teknologi yang berbeda-beda, mampu 

merancang, mendesain dan memilih metode pembelajaran maupun media yang 

digunakan, menjadikan pembelajaran yang menyenangkan dengan keterlibatan 

mahasiswa, dan melakukan refleksi pembelajaran daring secara berkala. 

Dosen sebagai pendidik dalam menyikapi masa darurat ini tetap 

memastikan proses belajar mengajar berjalan dengan baik, meskipun para peserta 

mahasiswa belajar dari rumah. Dengan hal itu, pendidik diharuskan untuk 

 
22 Achmad Abubakar (51 tahun), Dosen Program Studi Pendidikan Agama Islam 

Pascasarjana UIN Alauddin Makassar, Wawancara, Makassar, 16 Agustus 2021. 
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menyusun metode dan media pembelajaran sebagai strategi dan inovasi selama 

pembelajaran jarak jauh atau daring. Pembelajaran jarak jauh (PJJ) merupakan 

alternatif yang digunakan selama masa pandemi, sebagai kegiatan pembelajaran 

yang pelaksanannya tidak secara langsung atau bertatap muka di dalam kelas. 

Hal ini sesuai dengan yang disampaikan Saprin, mengatakan bahwa 

“Semua yang monoton itu pasti bosan, agar tidak membosankan jangan monoton 

lawan dari kata monoton adalah variasi, semua divariasikan. Jangan hanya 

menggunakan satu macam aplikasi saja, namun harus menggunakan berbagai 

macam aplikasi, berbagai macam metode, berbagai macam strategi, berbagai 

macam model bahkan tempat mengajar harus juga divariasikan. Intinya variasi 

dalam segala hal agar tidak bosan”.23
 

Pendapat responden diatas ikut menambahkan aspek penting lain. Bahwa 

selain aspek fitur aplikasi dan kreatifitas dosen menguasai banyak instrumen 

aplikasi yang beragam dan tidak menoton merupakan salah satu inovasi juga. 

Hal tersebut didukung dengan pernyataan yang disampaikan Wahyuni 

Ismail, yaitu “Menurut saya yang dilakukan oleh dosen pada saat proses 

pembelajaran ialah menekankan pada variasi di dalam mengajar, baik itu dari segi 

metode atau model pembelajaran agar mahasiswa maupun dosen sendiri tidak 

merasa bosan ketika proses pembelajaran berlangsung”.24
 

Memotivasi dan mengantisipasi kejenuhan dan rasa bosan mahasiswa pada 

saat proses belajar online, sangat dibutuhkan inovasi atau kreativitas para dosen 

dalam proses pembelajaran online tersebut. Hal ini sesuai dengan yang 

disampaikan Ahmad Algifari Salere “Pada saat proses pembelajaran berlangsung 

 
23Saprin (54 tahun), Ketua Program Studi Pendidikan Agama Islam Pascasarjana UIN 

Alauddin, Wawancara, Makassar, 16 Agustus 2021. 
24 Wahyuni Ismail (43 tahun), Dosen Program Studi Pendidikan Agama Islam 

Pascasarjana UIN Alauddin Makassar, Wawancara, Makassar, 16 Agustus 2021. 
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ada salah satu dosen yang menggunakan teknik terbaru dalam proses 

pembelajaran, yaitu dengan menugaskan kita untuk membuat learning log dan 

dipresentasikan setiap pertemuan. Learning log adalah tugas yang berbeda dengan 

pembuatan makalah yang biasa ditugaskan kepada mahasiswa, sebab learning log 

adalah tugas yang diberikan kepada mahasiswa dan dipresentasikan hasil 

pencariannya atau learning lognya setiap pertemuan”.25
 

Dosen yang humoris juga termasuk salah satu cara yang harus dilakukan 

ketika mengajar, sebab dengan adanya humor pada saat proses pembelajaran akan 

membuat rasa bosan/jenuh mahasiswa hilang, sehingga para mahasiswa bisa lebih 

memperhatikan apa yang disampaikan oleh tenaga pendidik. 

Hal ini sesuai dengan yang disampaikan Nurhidayah bahwa dosen yang 

mengajar disertai dengan humor mampu menghidupkan suasana rileks sehingga 

mahasiswa tidak merasa bosan ketika mengikuti pembelajaran online apalagi 

dimasa pandemi seperti sekarang ini.26 Secara keseluruhan dari inovasi dosen pada 

proses pembelajaran ini dapat disimpulkan bahwa dosen berbeda dalam hal 

mengaplikasikan pembelajaran. Misalnya inovasi gaya mengajar, inovasi 

penggunaan media, alat bantu mengajar, variasi interaksi dan kegiatan mahasiswa 

dari berbagai arah. 

Proses pembelajaran dalam hasil penelitian menunjukkan, terjalin 

komunikasi aktif dengan mahasiswa dan dosen, penyampaian materi dari dosen 

diselingi humor atau hal-hal yang lucu membuat mahasiswa antusias 

memperhatikan materi pelajaran dengan serius tanpa menyadari proses 

pembelajaran telah selesai. Hal tersebut terbukti pada saat peneliti mengamati 

proses pembelajaran yang dipandu oleh ustads Saprin, materi “Teori 

25Ahmad Algifari Salere (23 tahun), Mahasiswa Program Studi Pendidikan Agama Islam 

Pascasarjana UIN Aalauddin Makassar, Wawancara, Makassar, 13 Agustus 2021. 
26 Nurhudayah (26 tahun), Mahasiswa Program Studi Pendidikan Agama Islam 

Pascasarjana UIN Alauddin Makassar, Wawancara, Makassar, 13 Agustus 2021. 
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Pembelajaran” padahal penyajian materi dilaksanakan pada jam terakhir. 

Hal ini Umar mengemukakan bahwa “Pada saat dosen menyampaikan 

materi pelajaran dengan menyelipkan humor atau hal yang lucu-lucu membuat 

betah belajar dan tidak mengantuk, sehingga materi pelajaran yang disampaikan 

mudah dimengerti dan hal ini dapat meningkatkan prestasi belajar mahasiswa. 

Tetapi apabila dosen menyampaikan materinya serius, monoton (begitu-bgitu 

terus), perasaan kita cepat bosan dan keinginan belajar hilang. Penerimaan 

pelajaran dengan baik biasanya dipengaruhi oleh sikap dosen”. 27 Sehingga 

langkah pemilihan media di masa pandemi sekarang ini memerlukan strategi 

yaitu: melihat karaktersitik mahasiswa sebelum mengembangkan teknologi 

maupun inovasi, metode penyampaian materi, media pembelajaran, rancangan 

untuk memperkuat minat dan motivasi belajar mahasiswa, menciptakan kreatifitas 

sikap tanggap mengenai pentingnya kegiatan interaksi secara langsung antar 

sesama teman dan lingkungan, memotivasi mahasiswa agar lebih terdorong untuk 

kreatif dan inovatif, membangun proses belajar interaktif dan menyenangkan 

menggunakan media online, ketepatan dalam memilih platform media 

pembelajaran, serta perubahan strategi belajar dengan sosial media seperti 

whatsApp, Zoom, google meet dan lainnya. 

Hal diatas diperkuat dengan pengamatan peneliti, bahwa Achmad 

Abubakar senantiasa kreatif dalam menyusun rencana pembelajaran dan 

pelaksanaan pembelajaran dengan baik di dalam kelas baik dari segi pemberian 

materi, pemberian motivasi berdialog dengan mahasiswa, pemberian tugas, 

sampai dengan tahap penilaian. 

Komentar Achmad Abubakar terkait dalam hal perencanaan pembelajaran, 

peneliti mengamati atas apa yang telah dikatakan bahwa, dalam melaksanakan 

27Umar (30 tahun), Mahasiswa Program Studi Pendidikan Agama Islam Pascasarjana 

UIN Alauddin Makassar, Wawancara, Makassar, 13 Agustus 2021. 
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pembelajaran dosen harus kretif dan berinovasi dalam merumuskan rencana 

pembelajaran dan melaksanakan kegiatan tersebut ketika proses pembelajaran 

melalui online berlangsung, diantaranya adalah mendemonstrasikan bahan ajar 

dan merumuskan pencapaian tujuan pembelajaran. 

Berdasarkan observasi yang telah saya lakukan, beberapa dosen ketika 

melaksanakan proses pembelajaran secara diskusi online cenderung kurang 

mensinergikan proses pembelajaran dengan berbagai macam inovasi sehingga 

membuat semangat belajar mahasiswa menjadi berkurang. Beberapa penelitian 

menyatakan bahwa figur dosen yang secara spesifik terkait dengan pembawaan 

yang ramah, humoris, menarik, mempunyai variasi inovasi dalam menyampaikan 

materi, sekaligus mampu menjalin interaksi sosial dengan mahasiswa, baik dalam 

durasi jam kuliah maupun di luar kuliah, dianggap mampu memicu motivasi 

belajar mahasiswa yang tentunya berpengaruh terhadap keberhasilan capaian 

pembelajaran. Terkait inovasi dosen Pascasarjana program studi Pendidikan 

Agama Islam UIN Alauddin Makassar, peneliti menyimpulkan bahwa dimasa 

pandemi bentuk inovasi sudah beragam, hanya efek yang dihasilkan belum 

signifikan. 

Berdasarkan penjelasan tersebut, maka peneliti menyimpulkan, bahwa 

dalam proses pembelajaran yang dilakukan oleh dosen di masa pandemi, selain 

adanya interaksi antar dosen dan mahasiswa yang harus terjalin secara harmonis, 

dosen juga harus menerapkan inovasi yang beragam untuk membuat proses 

pembelajaran tetap fokus dan menyenangkan. Sehingga kegiatan perkuliahan tetap 

dapat berjalan sesuai rencana meskipun melalui daring. 

Harus diakui bahwa inovasi pembelajaran secara daring memberikan 

dampak terhadap materi pembelajaran. Kuliah daring memberikan dampak, baik 

positif maupun negatif bagi dosen dan mahasiswa. Terutama pada bagaimana 
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dampaknya terhadap materi pembelajaran dan berjalannya perkuliahan sesuai 

dengan yang direncanakan (online). 

Perkuliahan tetap dapat berjalan daring selama terdapat kerja sama dan 

kedisiplinan dari dosen dan mahasiswa. Bagaimanapun juga, kuliah daring 

merupakan hal yang harus dilakukan karena merupakan bagian dari kebijakan 

pemerintah dan  dilakukan  dengan  tujuan  untuk  mengurangi  resiko  

penyebaran coronavirus disease (COVID-19). 

C. Pengelolaan Pembelajaran Dosen Pascasarjana UIN Alauddin Makassar di Masa 

Pandemi 

Pelaksanaan pengelolaan pembelajaran dapat dilihat dari kemampuan 

dosen mengelola pembelajaran dengan efektif. Dengan kemampuan tersebut, 

proses pembelajaran berjalan dengan baik dan berkualitas. Mahasiswa dapat 

menerima, menguasai materi pembelajaran, dan tujuan pembelajaran tercapai 

sehingga presentasinya meningkat. 

Pengelolaan pembelajaran adalah proses pembelajaran yang lengkap dan 

menyeluruh, mulai dari perencanaan, pelaksanaan hingga evaluasi pembelajaran, 

termasuk evaluasi mata kuliah, dalam rangka mencapai tujuan pendidikan yang 

telah ditetapkan. Pengelolaan pembelajaran adalah proses mengelola suatu 

kegiatan pembelajaran yang sistematis, sehingga proses pembelajaran dapat 

dilaksanakan secara efektif dan efisien, serta dapat memenuhi tujuan yang telah 

direncanakan sebelumnya. Penyusunan atau perencanaan pembelajaran 

merupakan langkah awal yang harus dilakukan pendidik agar mampu 

menjabarkan teknis pembelajaran dalam rentang waktu tertentu. 

Konsep strategi yang diterapkan dalam pembelajaran masa pandemi yakni, 

pengelolaan kegiatan pembelajaran dengan urutan integrasi kegiatan, 

mengorganisasikan materi, media, dan waktu yang digunakan selama proses 
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pembelajaran untuk mencapai tujuan pembelajaran yang telah ditentukan. Dari hal 

itu, pendidik sangat memperhatikan materi supaya pembelajaran masa pandemi 

ini tetap berjalan secara efisien, efektif dan optimal. 

Strategi pembelajaran, dosen sebagai pendidik memiliki ragam cara, 

bentuk dalam pengelolaam pembelajaran. Agar suasana belajar efektif dapat 

dibangun untuk mencapai tujuan pembelajaran. Selain itu strategi dalam 

pembelajaran bersifat konseptual mengenai ketentuan yang digunakan untuk 

pelaksanaan proses pembelajaran baik secara langsung maupun pembelajaran 

jarak jauh. Seperti halnya yang disampaikan oleh dosen Ulfiani Rahman dalam  

hal melakukan proses pengelolaan pembelajaran, yaitu: “Saat bertemu dengan 

mahasiswa kami menyampaikan rencana pembelajaran selama satu semester yang 

disebut RPS. Kemudian menyampaikan tata tertib selama perkuliahan yang 

disebut kontrak kuliah. Sesuai dengan RPS maka selama perkuliahan akan ada 

penyampaikan materi kuliah, UTS (ujian tengah semester), ada tugas ujian akhir 

semester (UAS), ada tugas mandiri, dan ada tugas kelompok, dan ada diskusi. 

Jadi, proses pembelajarannya itu lebih dominan berdiskusi setelah mereka 

menerima penyampaian materi. Akan tetapi memang ada sedikit masalah serta 

banyak hal yang seharusnya kita bisa lihat secara gesture, secara performa 

mahasiswa itu menjadi berkurang. Tapi, apakah bahwa materi yang mereka 

seharusnya dapatkan itu tersampaikan, semua kembali ke mahasiswa itu sendiri. 

Apakah mereka mau mengupdate diri dengan cara belajar ataukah latah dengan 

situasi yang ada, karena jika mereka latah hanya sekadar mengikuti apa yang kita 

komunikasikan diawal perkuliahan maka akan ada sedikit kendala dalam 

memahami materi-materi yang seharusnya mereka pahami. Tetapi memang di 

dalam proses pembelajaran itu saya sendiri merasa bahwa itu tidak maksimal 

penerimaan mahasiswa karena yang tadinya mungkin kita bisa mencoret-coret 
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dipapan tulis, namun sekarang kita kerepotan untuk mencoret-coret meskipun ada 

fasilitas misalnya di Zoom itu kita bisa menulis teks, akan tetapi itupun juga tidak 

maksimal karena yang namanya elektronik itu terbatas kita didalam 

menyampaikan materi itu”.28
 

Proses pembelajaran pada masa pandemi terjadi permasalahan yang 

menyebabkan tidak ada pembelajaran tata muka. Dosen dituntut untuk lebih 

berkreatifitas dalam mengajar, terdapat berbagai macam dosen yang 

menggunakan platform ketika mengajar. Ada dosen yang baru pertama kali 

menggunakan aplikasi dalam mengajar, namun ada pula dosen yang sudah 

terbiasa menggunakan aplikasi ketika proses belajar mengajar. 

Salah-satunya ialah pendapat Achmad Abubakar mengenai proses 

pelaksanaan kegiatan perkuliahan setelah terjadinya pandemi “Tentu yang saya 

ceritrakan ini adalah pengalaman saya ketika mengajar selama 2 semester terakhir 

ini. Jadi, ketika memasuki masa pandemi maret 2020 sampai kini berdasarkan 

kebijakan pemerintah yang kemudian turun ke Rektor maka semua dosen 

diwajibkan untuk melakukan pembelajaran secara online. Dalam kaitan dengan 

online ini menurut saya tidak ada masalah, karena kebetulan selama 2 tahun 

sebelum adanya pandemi saya sudah mengajar via online. Jadi, sistem 

pembelajaran saya di ulumul quran itu pada angkatan yang lain sebelum angkatan 

saudari saya sudah menggunakan sistem blended learning atau sistem mix 

(sebagian menggunakan online dan sebagiannya menggunakan offline). Cara saya 

itu sebelum pandemi yaitu melangsungkan pembelajaran secara tatap muka yang 

dibagi menjadi 5 kali pembelajaran via online dan 3 kali perkuliahan secara 

langsung, dan total semuanya yaitu 8 kali pertemuan. Selebihnya, 8 kali diampuh 

oleh dosen mitra saya dan saya melihat bahwa apa yang kita lakukan selama 

28 Ulfiani Rahman (47 tahun), Dosen Program Studi Pendidikan Agama Islam 

Pascasarjana UIN Alauddin Makassar, Wawancara, Makassar, 16 Agustus 2021. 
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pembelajaran ini saya kira tidak ada masalah, yang menjadi persoalan hanya 

terletak pada jaringan mahasiswa dan jaringan dosen. Jadi, ini memang menjadi 

salah-satu kendala yang real dan kemudian kendala yang lain ketika mahasiswa 

berada di kampung halaman yang cukup jauh di tempat terpencil sehingga tidak 

terjangkau jaringan. Dalam posisi yang seperti ini, dosen juga harus memahami 

kendala-kendala alam karena memang tidak ada yang mengharapkan seperti 

situasi sekarang.29
 

Pendapat yang berbeda disampaikan Wahyuni, beliau mengatakan bahwa 

“Kalau pengelolaan sebenarnya samaji dengan pembelajaran tatap muka, kegiatan 

pembelajaran harus dilakukan dengan cara bersumber kepada RPS (rancangan 

pembelajaran semester) yang sudah dibuat, materi-materi apa saja yang cocok 

misalnya diskusi atau materi yang bisa didaringkan bahkan materi itu atau pokok 

bahasan apa saja yang ada problem based learning yang mengharuskan kerja 

proyek. Pada saat penyusunan RPS itu perlu dipetakan bahwa materi 1 sampai 2 

terkait dengan konsep dasar yang berarti pembelajaran daring boleh 

dikonvensional saja lebih baik kita berinterkasi dengan mahasiswa seperti apa 

yang diawali dengan pendidiknya sendiri yang memberikan batasan-batasannya 

setelah itu didiskusikan dengan mahasiswa kemudian biasanya materi-materi yang 

memerlukan praktek atau memerlukan kerja proyek, saya rasa daring ini tidak 

maksimal untuk mencapai pembelajaran daring dan jika misalnya selama masih 

bisa di pembelajaran online harus diyakinkan atau dipastikan sinyal itu bersahabat 

dengan yang kita miliki baik dari segi pendidik maupun dari segi mahasiswa yang 

sebisa mungkin berada pada kawasan yang sinyalnya mendukung.30 

 

 
29 Achmad Abubakar (51 tahun), Dosen Program Studi Pendidikan Agama Islam 

Pascasarjana UIN Alauddin Makassar, Wawancara, Makassar, 16 Agustus 2021. 
30 Wahyuni Ismail (43 tahun), Dosen Program Studi Pendidikan Agama Islam 

Pascasarjana UIN Alauddin Makassar, Wawancara, Makassar, 16 Agustus 2021. 
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Salah satu mahasiswa yang bernama Ahmad Algifari Salere juga 

mengatakan pendapat yang serupa mengenai pengelolaan pembelajaran pada masa 

pandemi ia mengatakan bahwa: “Pengelolaan pembelajaran di masa pandemi dan 

sebelum masa pandemi hampir serupa antara keduanya dimana dosen 

membagikan RPS di awal perkuliahan dan kami memilih materi yang akan 

dipresentasikan setelah sampai pada pertemuan ke 8 kami melaksanakan ujian 

tengah semester dan pada pertemuan ke 16 kita melaksanakan ujian diakhir 

semester, hanya saja yang membedakan adalah jarak yang terpisah dan hanya 

dipertemukan dengan melalui aplikasi Zoom meating, google meet, dan lain-lain. 

Adanya virus COVID-19 di awal tahun 2020 adalah sebuah tantangan yang harus 

kita lalui di dalam proses belajar mangajar, dan sekaligus menjadi pengalaman 

baru yang saya rasakan dalam hal belajar dengan menggunakan aplikasi atau 

pembelajaran jarak jauh”.31
 

Kondisi pandemi ini merupakan sebuah tantangan yang cukup besar 

didunia pendidikan dan semua pihak harus turut saling bekerja sama dan berupaya 

semaksimal mungkin. Persiapan pengelolaan pembelajaran dapat berubah selama 

fase implementasi. Hal ini dikarenakan adanya perubahan yang tidak terduga pada 

apa yang terjadi saat ini yaitu wabah COVID-19. 

Karakteristik dari pembelajaran online di masa pandemi yaitu mahasiswa 

dapat belajar tanpa harus ke kelas, mereka dapat mengatur pembelajaran sesuai 

kesepakatan antara dosen dan mahasiswa, atau membiarkan mahasiswa 

menentukan waktu belajar yang mereka inginkan. Disisi lain, keadaan ini 

menimbulkan berbagai permasalahan internal yang dihadapi oleh mahasiswa, 

pendidik, dan orang tua dalam pembelajaran online. Oleh karena itu mahasiswa, 

 

 

 
31Ahmad Algifari Salere (23 tahun), Mahasiswa Program Studi Pendidikan Agama Islam 

Pascasarjana UIN Aalauddin Makassar, Wawancara, Makassar, 30 Agustus 2021. 
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dosen, dan orang tua harus bekerja sama untuk mengoptimalkan pengelolaan 

pembelajaran secara online. 

Pada awal semester, dosen membuat rencana perkuliahan beserta dengan 

capaian mata kuliah yang diajarnya. Rencana perkuliahan memuat materi atau 

topik yang akan dibahas setiap minggunya. Dengan adanya kebijakan kuliah 

daring, mau tidak mau rencana tersebut terganggu. Kecepatan pembahasan materi 

secara offline berbeda dengan kecepatan pembahasan materi secara online (daring) 

sehingga terdapat kemungkinan, beberapa materi tidak sempat dibahas selama 

periode perkuliahan. Selain masalah waktu, mahasiswa bukan tidak mungkin 

mengalami kesulitan untuk menangkap materi karena ada beberapa gangguan 

yang terjadi selama kuliah daring. 

Konsep dalam pengelolaan pembelajaran membutuhkan tenaga yang 

berkompetensi dalam mengelolaa kegiatan belajar sehingga tercipta hasil belajar 

yang berkualitas. Dalam konsep tersebut mengisyratkan bahwa pengelolaan 

pembelajaran membutuhkan tenaga yang terampil dan berkompetensi dalam 

mengelola kegiatan belajar, dapat menciptakan lingkungan yang kondusif, 

sehingga tercipta tujuan belajar. Dosen sebagai pemimpin dalam melaksanakan 

proses pembelajaran di masa pandemi diharapkan mampu beradaptasi dengan 

cepat agar proses pembelajaran dapat terus berjalan. Pengelolaan pembelajaran 

tatap muka yang disusun sebelum pandemi harus diatur sedemikian rupa agar 

tujuan pembelajaran dapat tercapai. Hal ini sesuai dengan pernyataan yang 

disampaikan Muhammad Rusmin B., mengatakan bahwa “Kondisi pandemi 

membuat kami sebagai dosen dilema sehingga harus memilih untuk  

menyesuaikan diri dengan kondisi yang ada, maka dengan segala keterbatasan kita 

kemudian mengambil langkah-langkah. Pertama adalah, menyiapkan RPS, yang 

kedua secara pribadi saya menyiapkan daftar hadir khusus bukan hanya dalam 
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presensi kehadiran tapi saya mencetak daftar kehadiran yang saya gunakan 

sebagai alat untuk mengkroscek siapa yang terlambat bergabung, siapa yang 

paling rajin bergabung. Kemudian alat itu jugalah yang saya gunakan untuk 

mendeteksi mahasiswa yang ketika pembelajaran bermalas-malasan bergabung 

atau dia bergabung tetapi kameranya tidak aktif. Maka dari itu saya membuat 

kesepakatan, walaupun anda bergabung namun kamera anda tidak diaktifkan saya 

menganggap kehadiran anda itu separuh. Jadi kalau sudah 6 kali absen berarti 

kehadirannya baru 3 kali dan alpanya sudah 3 kali dan itu tidak cukup memenuhi 

syarat untuk mengikuti UAS, itu yang saya lakukan. Kemudian ketika UTS saya 

memberikan mereka soal yang walaupun dicari dibuku dan diinternet mereka 

tidak menemukan jawabannya, itu yang saya lakukan agar mahasiswa mengetahui 

bagaimana cara berkreasi mengasilkan sesuatu yang tidak copy paste. Demikian 

juga pada saat UAS itu juga yang saya lakukan dalam pengelolaan 

pembelajaran.32 

Pengelolaan pembelajaran yang dilaksanakan masih memiliki beberapa 

kelemahan, yaitu sinyal dan kuota internet, aktivitas belajar yang dilaksanakan di 

rumah tidak dapat dilaksanakan secara kondusif seperti di ruang perkuliahan, tatap 

muka dan penugasan yang seringkali bersamaan dengan perkuliahan lainnya. 

Pengelolaan pembelajaran online meskipun memiliki beberapa kelemahan, teknis 

pembelajaran ini merupakan upaya yang sangat cocok dalam menghadapi situasi 

pandemi. Pengelolaan pembelajaran online mampu memaksimalkan social 

distancing yang merupakan salah satu himbauan pemerintah menghadapi 

pandemi. Pembelajaran online sebagai salah satu jalur penghubung pembelajaran 

yang belum usai. Selain itu, pembelajaran online mampu memberikan iklim 

 

 

 
32Muhammad Rusmin B (43 tahun), Dosen Program Studi Pendidikan Agama Islam 

Pascasarjana UIN Alauddin Makassar, Wawancara, Makassar, 30 Agustus 2021. 
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teknologi dalam belajar mahasiswa sehingga mampu meningkatkan capaian hasil 

belajarnya. 

Pembelajaran daring adalah metode pembelajaran yang dilakukan secara 

daring (online) dengan menggunakan berbagai fasilitas seperti platform Zoom, 

google meet, whatsApp, dan lentera situs pembelajaran universitas, dan lain- lain. 

Dengan adanya fasilitas- fasilitas tersebut, mahasiswa dan dosen tetap dapat 

berinteraksi satu sama lain layaknya kuliah secara tatap muka atau offline. Bentuk 

interaksi antara dosen dengan mahasiswa dapat berbentuk pertemuan tatap muka 

secara daring, tanya-jawab, tes formatif, dan presentasi. Selain kemudahan 

interaksi, dosen tetap dapat memberikan materi pembelajaran beserta tugasnya. 

Mahasiswa dapat menjawab pertanyaan atau tugas yang diberikan secara 

daring, baik melalui interaksi langsung maupun melalui pengiriman dokumen. 

Kelebihan lain yang didapatkan melalui metode kuliah daring adalah pengaturan 

waktu yang lebih mudah disesuaikan dan tidak terdapat kendala terkait tempat. 

Artinya mahasiswa dan dosen dapat melakukan kuliah secara daring tanpa 

dibatasi tempat dan waktu. 

Pengelolaan pembelajaran online khususnya pada masa pandemi sangat 

urgent untuk dilaksanakan. Oleh karena itu, diperlukan beberapa prinsip dalam 

menjalankannya bahwa pengelolaan pembelajaran berbasis online harus 

menjalankan tugas-tugas manajerial pembelajaran berbasis online dengan baik 

yang berpegang pada prinsip-prinsip manajerial yaitu: memprioritaskan tujuan di 

atas kepentingan pribadi dan kepentingan mekanisme kerja, mengkoordinasikan 

wewenang dan tanggung jawab, memberikan tanggung jawab kepada bawahan 

harus sesuai dengan sifat-sifat dan kemampuannya, mengenal secara baik faktor- 

faktor psikologi manusia, dan relativitas nilai-nilai. 
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Pendapat diatas, peneliti menyimpulkan bahwa pengelolaan pembelajaran 

merupakan suatu rangkaian kegiatan yang diawali dari pembagian RPS sampai 

ujian akhir semester, yang bertujuan melancarkan proses pembelajaran online 

secara efektif dan efisien sehingga pembelajaran dapat tercapai. Prinsip ini tentu 

menjadi panduan dalam menentukan berbagai aplikasi maupun website dalam 

pembelajaran online sehingga mampu meminimalisir kendala-kendala 

pengelolaan pembelajaran yang dialami saat ini. 

Berhasil atau tidaknya mahasiswa menguasai materi pembelajaran sangat 

dipengaruhi oleh kemampuan dosen dalam mengelola proses pembelajaran, 

kemampuan dosen mengelola pembelajaran terlihat dengan antusiasnya 

mahasiswa mengikuti pembelajaran. Adaptasi pembelajaran ini tentunya berjalan 

dengan sangat variatif sesuai dengan keadaan lingkungan lembaga pendidikan, 

karakteristik mahasiswa dan kemampuan eksplorasi dosen sehingga mampu 

menyajikan pembelajaran yang bermakna. 

D. Efektifivitas Inovasi Pembelajaran Dosen Pascasarjana dalam Pengelolaan 

Pembelajaran di Masa Pandemi 

Efektivitas merupakan pencapaian tujuan secara tepat atau memilih tujuan- 

tujuan yang tepat dari serangkaian alternative atau pilihan cara dan menentukan 

pilihan dari beberapa pilihan lainya. Efektivitas bisa juga diartikan sebagai 

pengukuran keberhasilan dalam pencapaian tujuan-tujuan yang telah ditentukan. 

Jika dilihat dari istilah tersebut, maka terdapat dua suku kata yang berbeda, yakni 

efektivitas dan pembelajaran. Makna efektivitas itu sendiri adalah ketepatgunaan, 

hasil guna, menunjang tujuan. Sedangkan pembelajaran merupakan komunikasi 

dua arah, dimana kegiatan guru sebagai pendidik harus mengajar dan peserta didik 

sebagai terdidik yang belajar. Maka pembelajaran dapat dikatakan efektif, apabila 

dapat memfasilitasi pemerolehan pengetahuan dan keterampilan si belajar melalui 
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penyajian informasi dan aktivitas yang dirancang untuk membantu memudahkan 

peserta didik dalam rangka mencapai tujuan khusus belajar yang diharapkan. 

Efektivitas berarti berusaha untuk dapat mencapai sasaran yang telah ditetapkan 

sesuai dengan kebutuhan yang diperlukan, sesuai pula dengan rencana, baik dalam 

penggunaan data, sarana, maupun waktunya atau berusahan melalui aktivitas 

tertentu baik secara fisik maupun non fisik untuk memperoleh hasil yang 

maksimal. 

Keefektivan dalam pembelajaran ditandai dengan ciri-ciri sebagai berikut : 

(a) berhasil menghantarkan mahasiswa mencapai tujuan-tujuan instruksional yang 

telah ditetapkan, (b) memberikan pengalaman belajar yang atraktif, melibatkan 

mahasiswa secara aktif sehingga menunjang pencapaian tujuan instruksional, (c) 

Memiliki sarana-sarana yang menunjang proses belajar mengajar. Keefektivan 

program pembelajaran tidak hanya ditinjau dari segi tingkat prestasi belajar saja, 

melainkan harus pula ditinjau dari segi proses dan sarana penunjang. 

Aspek hasil meliputi tinjauan terhadap hasil belajar mahasiswa setelah 

mengikuti program pembelajaran yang mencakup kemampuan kognitif, afektif 

dan psikomotorik. Aspek proses meliputi pengamatan terhadap keterampilan 

peserta didik, motivasi, respon, kerjasama, partisipasi aktif, tingkat kesulitan pada 

penggunaan media, waktu serta teknik pemecahan masalah yang ditempuh peserta 

didik dalam menghadapi kesulitan pada saat kegiatan belajar mengajar 

berlangsung. 

Pemaduan penggunaan sumber belajar tradisional (offline) dan online 

adalah suatu keputusan demokratis untuk menjembatani derasnya arus penyebaran 

sumber belajar elektronik (e-learning) dan kesulitan melepaskan diri dari 

pemanfaatan sumber-sumber belajar yang digunakan dalam ruang kelas. Artinya, 

e-learning bagaimanapun canggihnya teknologi yang digunakan belum mampu 
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menggantikan pelaksanaan pembelajaran tatap muka karena metode interaksi  

tatap muka konvensional masih jauh lebih efektif dibandingkan pembelajaran 

online atau e-learning. Selain itu, keterbatasan dalam aksesibilitas internet, 

perangkat keras (hardware) dan perangkat lunak (software), serta pembiayaan 

sering menjadi hambatan dalam memaksimalkan sumber-sumber belajar online. 

Namun dari kebijakan yang dikeluarkan tentunya tidak dapat memastikan 

semuanya berjalan sebagaimana mestinya disemua kalangan, khususnya sekolah 

dan kampus yang kekurangan fasilitas berupa teknologi terpadu guna menunjang 

proses pembelajaran belajar online. Kurangnya biaya dan fasilitas yang memadai 

antara dosen dengan mahasiswa membuat proses pembelajaran online tidaklah 

seefektif yang diharapkan. 

Indikator keberhasilan inovasi dosen pascasarjana dalam pengelolaan 

pembelajaran di masa pandemi yang pembelajaran efektif secara daring atau 

online dapat diamati. Indikator keberhasilan pertama adalah proses komunikasi. 

Proses komunikasi yakni proses pengiriman informasi dari dosen kepada 

mahasiswa untuk mendapatkan tujuan tertentu, komunikasi dikatakan efektif 

apabila komunikasi yang dilakukan menimbulkan infromasi dua arah dengan 

adanya feedback dari pihak penerima pesan. Indikator pembelajaran efektif yang 

kedua, yakni pengelolaan pelaksanaan pembelajaran. 

Indikator pengelolaan pelaksanaan pembelajaran adalah berbagai cara 

dalam hal mengolah situasi dan kondisi dalam proses pembelajaran. Indikator 

pembelajaran yang ketiga, yakni respon peserta didik. Respon mahasiswa adalah 

saat dosen menyampaikan materi dalam mata kuliah, mahasiswa dapat 

menyampaikan pendapat atau menyampaikan suatu pertanyaan yang ingin mereka 

sampaikan. Indikator pembelajaran yang keempat, yakni aktifitas belajar. Aktifitas 

belajar adalah kegiatan mahasiswa yang menunjang keberhasilan belajar. Aktifitas 
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belajar merupakan kegiatan yang dilakukan dalam proses interaksi (dosen dan 

mahasiswa) dalam rangka mencapai tujuan pembelajaran. 

Pembelajaran dapat dikatakan efektif apabila telah mencapai indikator 

dengan baik, terdapat empat indaktor yang menjadi acuan dalam pembelajaran 

yang efektif yakni pengelolaan pelaksanaan pembelajaran, proses komunikatif, 

respon peserta didik, dan aktifitas belajar. Jika keempat indikator tersebut dapat 

terlaksana dengan baik maka hasil dari pembelajaran efektif. 

Ukuran Efektif atau tidaknya pembelajaran, dapat dilihat dari beberapa hal 

sebagai berikut: 

6. Waktu yang digunakan, apakah waktu yang digunakan mencukupi atau 

kurang. 

7. Kuantitas mahaisswa yang berhasil mencapai tujuan belajar dalam waktu 

yang telah ditentukan. 

8. Keterlaksanaan aspek tugas dan fungsi, baik tugas dan fungsi dosen 

maupun mahasiswa. 

9. Aspek rencana atau program, yakni adanya meteri pembelajaran yang 

tertuang dalam RPS yang telah ditetapkan. 

10. Aspek aturan main, yaitu adanya ketentuan dan aturan yang telah dibuat 

untuk mahasiswa dapat berfungsi dengan baik. 

11. Aspek ketercapaian idealisme, yaitu apabila mahasiswa mencapai prestasi 

optimal dari sebuah tujuan pembelajaran. 

Efektivitas dalam pengelolaan pembelajaran di masa pandemi merupakan 

barometer untuk mengukur keberhasilan pendidikan. Keefektivan pembelajaran 

adalah kemampuan dosen memberdayakan segala sumber belajar yang ada untuk 

mencapai tujuan pembelajaran. Kaitannya dalam proses pembelajaran, bahwa 
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keefektivan berhubungan dengan pencapaian tujuan bersama yang telah 

disepakati. 

Dalam hal ini kriteria persiapan mengajar yang efektif dapat dilihat dari 

kemampuan dosen berinovasi dalam mengelola pembelajaran, mengkreasikan 

alternatif-alternatif, mengoptimalkan sumber belajar, dan meningkatkan kualitas 

pembelajaran. Adapun efektivitas pembelajaran dapat diukur dengan empat 

indikator, keempat indikator tersebut adalah mutu pengajaran, keterampilan 

mengajar, insentif dan waktu. 

Inovasi dalam pengelolaan pembelajaran di masa pandemi yang dapat 

dilakukan oleh dosen untuk mengikis rasa jenuh dan bosan selama pembelajaran 

jarak jauh. Peran tenaga pendidik atau dosen tentu sangat berperan besar bagi 

proses pembelajaran baik itu daring maupun tatap muka. Mengapa demikian 

karena tenaga pendidik yang memciptakan suasana pembelajaran tersebut, dan 

tenaga pendidik dituntut harus bisa menciptakan suasana pembelajaran yang 

nyaman bagi peserta didik sehingga kegiatan belajar mengajar dapat berjalan 

secara efektif. 

Hasil observasi peneliti mengatakan bahwa, proses  pembelajaran  

berbasis online yang disebabkan karena adanya pandemi sangat berdampak pada 

dunia pendidikan. Hal ini disebabkan karena perubahan proses mengajar, yang 

awalnya mahasiswa datang dan bertemu dosen di kampus berubah  menjadi 

belajar dari rumah ke rumah atau pertemuan tidak langsung yang dilakukan 

melalui aplikasi yang telah tersedia. Perkara ini  menyebabkan  kurang 

tercapainya efektivitas dalam proses pembelajaran. 

Hal ini sesuai dengan yang disampaikan Wahyuni Ismail “Menurut saya 

pembelajaran dengan menggunakan aplikasi masih kurang efektif, disebabkan 

tidak bertemu langsung antara dosen dan mahasiswa, tapi karena keadaan 
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sekarang yang darurat dan kita harus mengikuti kebijakan pemerintah maka kita 

diharuskan untuk melaksanakan perkuliahan secara online”.33 

Pendapat ini sejalan dengan yang disampaikan Ulfiani Rahman, 

mengatakan bahwa “Pembelajaran berbasis online, efektivitasnya belum terlalu 

maksimal karena kita ingin melihat keaktivan mahasiswa secara nyata dalam 

interaksi atau diskusi mahasiswa ketika mempresentasikan makalah yang 

diberikan, dan tidak dibatasi oleh aplikasi yang digunakan”.34 Namun, beberapa 

mahasiswa menganggap kegiatan kuliah daring ini, tidak terlalu efektif. Banyak 

dari mahasiswa yang mengeluh tentang kuliah daring. Beberapa keluhan terkait 

sistem kuliah online yang dialami mahasiswa baru dan lama, yaitu; tugas yang 

diberikan secara daring, gaptek (gagap teknologi), kuota, komunikasi dosen dan 

mahasiswa. 

Perkuliahan online menyebabkan komunikasi antara mahasiswa dan dosen 

mengalami kendala teknis. Misalnya, susah sinyal permasalahan sinyal kerap 

dihadapi dosen dan mahasiswa, mata kuliah yang saling bentrok komunikasi yang 

tidak lancar antara dosen dan mahasiswa, bisa menimbulkan beberapa masalah 

seperti jadwal mata kuliah yang jadi tidak beraturan dan waktu perkuliahan yang 

tidak sesuai jadwal, semangat belajar menurun, tertinggal materi perkuliahan, 

sehingga belajar menjadi kurang efektif. 

Efektivitas pengelolaan pembelajaran dapat dilihat dari dosen dalam 

melaksanakan tugasnya pada proses pembelajaran yang membawa mahasiswa 

larut dalam belajar, masuk dalam pikirannya, dapat menerima dan memahami 

materi dengan cepat yang akhirnya berpengaruh pada hasil belajarnya, bahwa 

pembelajaran online yang efektif melalui perangkat pembelajaran yang tersusun 

33Wahyuni Ismail (43 tahun), Dosen Prodi Pendidikan Agama Islam Pascasarjana UIN 

Alauddin Makassar, Wawancara, Makassar, 16 Agustus 2021. 
34Ulfiani Rahman (47 tahun), Dosen Prodi Pendidikan Agama Islam Pascasarjana UIN 

Alauddin Makassar, Wawancara, Makassar, 16 Agustus 2021. 
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dapat terealisasi pada kondisi atau situasi belajar mendukung, karena tidak semua 

isi perangkat pembelajaran tersebut terealisasi di lapangan. Meskipun dalam 

pembuatannya telah dirumuskan secara matang. Misalnya, rencana pelaksanaan 

ujian semester telah ditetapkan tanggal pelaksanaannya karena sesuatu hal, 

pelaksanaannya dimajukan atau di mundurkan begitu juga realisasinya dalam 

proses pembelajaran. 

Pertemuan tidak langsung antara dosen dan mahasiswa pada masa 

pandemi yang menyebabkan kurang efektifnya proses pembelajaran, tetapi karena 

tidak ada pilihan lain dan mengikuti kebijakan pemerintah maka para dosen dan 

mahasiswa melakukan proses pembelajaran secara online yang hanya bertatap 

muka melalui layar laptop masing-masing. Hal ini serupa dengan yang 

disampaikan Rusdi, mengatakan bahwa “Saya melihat perkuliahan online itu 

adalah opsi kedua disebabkan karena adanya pandemi yang menyebabkan kita 

harus belajar dari rumah ke rumah, walaupun terkendala dengan jarak tetapi saya 

harapkan mahasiswa tidak berkurang semangatnya dalam proses pembelajaran 

online.35
 

Hal ini senada yang dikemukakan Ahmad Algifari Salere “Karena adanya 

pandemi yang menyebabkan kita harus belajar dari rumah, membuat saya kurang 

memahami materi yang disampaikan karena tidak bertemu langsung dengan dosen 

yang bersangkutan, berbeda dengan halnya ketika proses pembelajaran offline, 

kita bisa melihat langsung penjelasan dosen dan bisa melihat cara retorika dosen 

ketika berbicara, sehingga saya bisa lebih paham terhadap materi yang diajarkan.36
 

 

 

 

 

35Rusdi (58 tahun), Dosen Prodi Pendidikan Agama Islam Pascasarjana UIN Alauddin 

Makassar, Wawancara, Makassar, 16 Agustus 2021. 
36 Ahmad Algifari Salere (23 tahun), Mahasiswa Prodi Pendidikan Agama Islam 

Pascasarjana UIN Alauddin Makassar, Wawancara, Makassar, 16 Agustus 2021. 
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Pembelajaran lewat daring menjadi tantangan bagi mahasiswa maupun 

dosen. Agar mahasiswa fokus pada pelajaran, ia meminta dosen saat daring 

mengabsen mahasiswanya satu-persatu. Hal ini dilakukan untuk menghindari 

mahasiswa agar tidak keluar dari jaringan online saat pembelajaran berlangsung. 

Namun, jika melihat kondisi sekarang seharusnya dosen tidak menyamaratakan 

akses jaringan yang dimiliki oleh setiap mahasiswa karena ada mahasiswa yang 

berlokasi di pedalaman dan di perkotaan. 

Permasalahan yang terjadi bukan hanya terdapat pada sistem media 

pembelajaran akan tetapi ketersediaan kuota yang membutuhkan biaya cukup 

tinggi harganya bagi mahasiswa dan dosen guna memfasilitasi kebutuhan 

pembelajaran daring. Kuota yang dibeli untuk kebutuhan internet menjadi 

melonjak dan banyak diantara orangtua yang tidak siap untuk menambah 

anggaran dalam menyediakan jaringan internet. 

Hal ini pun menjadi permasalahan yang sangat penting bagi mahasiswa, 

jam berapa mereka harus belajar dan bagaimana data (kuota) yang mereka miliki, 

sedangkan orangtua mereka yang berpenghasilan rendah atau dari kalangan 

menengah kebawah (kurang mampu). Hingga akhirnya hal seperti ini dibebankan 

kepada orangtua yang ingin anaknya tetap mengikuti pembelajaran daring. 

Pembelajaran daring tidak bisa lepas dari jaringan internet. Koneksi 

jaringan internet menjadi salah satu kendala yang dihadapi mahamsiswa yang 

tempat tinggalnya sulit untuk mengakses internet, apalagi mahasiswa tersebut 

tempat tinggalnya di daerah pedesaan, terpencil dan tertinggal. Kalaupun ada yang 

menggunakan jaringan seluler terkadang jaringan yang tidak stabil, karena letak 

geografis yang masih jauh dari jangkauan sinyal seluler. Hal ini juga menjadi 

permasalahan yang banyak terjadi pada mahasiswa yang mengikuti pembelajaran 

daring sehingga kurang optimal pelaksanaannya. 
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Berbeda halnya dengan Achmad Abubakar ketika beliau ditanya mengenai 

mengajar via online atau mengajar via offline beliau mengemukakan bahwa “Saya 

tidak bisa membedakan, artinya sama saja bahkan saya lebih menikmati ketika 

mengajar secara online dari pada secara offline. Akan tetapi, saya melihat 

perkembangan teman sejawat dan dosen-dosen senior mereka lumayan berat 

menjalankan program ini sehingga membutuhkan pendampingan dan itu harus 

kita maklumi. Menurut saya sendiri, pembelajaran di masa pandemi sangat efektif. 

Akan tetapi karena saya telah melakukan survei kecil-kecilan di LPM dan lebih 

banyak dosen yang mengatakan bahwa kurang efektif. Namun, saya pribadi  

sangat efektif karena membantu saya dan luar biasa efeknya”.37
 

Perlu disadari bahwa ketidaksiapan dosen\\ dan mahasiswa terhadap 

pembelajaran daring juga menjadi masalah. Perpindahan sistem belajar 

konvensional ke sistem daring amat mendadak, tanpa persiapan yang matang. 

Tetapi semua ini harus tetap dilaksanakan agar proses pembelajaran dapat berjalan 

lancar dan siswa aktif mengikuti walaupun dalam kondisi pandemi. 

Kegagapan pembelajaran daring memang nampak terlihat di hadapan kita, 

tidak satu atau dua universitas saja melainkan menyeluruh dibeberapa daerah di 

Indonesia. Komponen-komponen yang sangat penting dari proses pembelajaran 

daring (online) perlu ditingkatkan dan diperbaiki. Pertama dan terpenting adalah 

jaringan internet yang stabil, kemudian handphone atau komputer yang mumpuni, 

aplikasi dengan platform yang user friendly, dan sosialisasi daring yang bersifat 

efisien, efektif, kontinyu, dan integratif kepada seluruh stekholder pendidikan. 

Solusi atas permasalahan ini adalah pemerintah harus memberikan 

kebijakan dengan membuka gratis layanan aplikasi daring bekerjasama dengan 

provider internet dan aplikasi untuk membantu proses pembelajaran daring ini. 

37 Achmad Abubakar (51 tahun), Dosen Program Studi Pendidikan Agama Islam 

Pascasarjana UIN Alauddin Makassar, Wawancara, Makassar, 16 Agustus 2021. 
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Dalam proses pembelajaran daring, penting untuk ditambahkan pesan-pesan 

edukatif kepada orangtua dan para pelajar, tentang wabah pandemi COVID-19. 

Dengan demikian kita dapati pembelajaran yang sama dengan tatap muka tetapi 

berbasis online. Efeknya sangat bagus, programnya tepat sasaran, dan capaian 

pembelajarannya tercapai. 

Hal yang paling sederhana dapat dilakukan oleh dosen bisa dengan 

memanfaatkan WhatsApp group. Aplikasi WhatsApp cocok digunakan bagi 

pelajar daring pemula, karena pengoperasiannya sangat simpel dan mudah diakses 

mahasiswa. Sedangkan bagi pengajar online yang mempunyai semangat yang 

lebih, bisa meningkatkan kemampuannya dengan menggunakan berbagai aplikasi 

pembelajaran daring. Namun aplikasi yang digunakan sesuai dengan kebutuhan 

dosen dan mahasiswa itu sendiri. Tidak semua aplikasi pembelajaran daring bisa 

dipakai begitu saja. Namun harus dipertimbangkan sesuai kebutuhan, kesesuaian 

terhadap materi, keterbatasan infrastrukur perangkat seperti jaringan. Sangat tidak 

efektif jika dosen mengajar dengan menggunakan aplikasi Zoom metting namun 

jaringan atau signal di wilayah siswa tersebut tinggal tidaklah bagus. 

Keberhasilan dosen dalam melakukan pembelajaran daring pada situasi 

pandemi ini adalah kemampuan dosen dalam berinovasi merancang, dan meramu 

materi, metode pembelajaran, dan aplikasi yang sesuai dengan materi dan metode. 

Kreativitas merupakan kunci sukses dari seorang dosen untuk dapat memotivasi 

mahasiswanya tetap semangat dalam belajar secara daring (online) dan tidak 

menjadi beban psikis. 

Kesuksesan pembelajaran daring selama masa pandemi ini tergantung 

pada kedisiplinan semua pihak. Oleh karena itu, pihak kampus di sini perlu 

membuat skema dengan menyusun manajemen yang baik dalam mengatur sistem 

pembelajaran daring. Hal ini dilakukan dengan membuat jadwal yang sistematis, 
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terstruktur dan simpel untuk memudahkan komunikasi. Dengan demikian, 

pembelajaran daring sebagai solusi dalam pembelajaran di rumah guna memutus 

mata rantai penyebaran virus, physical distancing (menjaga jarak aman) juga 

menjadi pertimbangan dipilihnya pembelajaran tersebut. Kerjasama yang baik 

antara dosen, mahasiswa, orangtua dengan pihak kampus menjadi faktor penentu 

agar pembelajaran daring lebih efektif. 

Berdasarkan pengamatan di atas, peneliti menyimpulkan bahwa proses 

pembelajaran online yang dilakukan di masa pandemi kurang efektif disebabkan 

karena ada jarak yang memisahkan antara dosen dan mahasiswa, yang idealnya 

pembelajaran yang baik adalah pembelajaran yang mempertemukan langsung 

antara pdosen dan mahasiswa. Namun, karena adanya pandemi ini dan kebijakan 

pemerintah sehingga proses pembelajaran secara online adalah solusi bagi 

keberlangsungan pendidikan di Republik Indonesia. 



 

 

 

 

 

BAB V 

PENUTUP 

Berdasarkan pembahasan mengenai hasil penelitian, dapat disimpulkan 

sebagai berikut: 

A. Kesimpulan 

Bagian akhir dari tesis ini, saya sebagai penulis mengemukakan beberapa 

hal pokok sebagai kesimpulan dari keseluruhan uraian tesis ini. Adapun 

kesimpulan yang dimaksud ialah sebagai berikut: 

1. Inovasi dosen Pascasarjana UIN Alauddin Makassar di masa pandemi 

yaitu bentuk inovasi sudah maksimal tapi efek atau dampak dari inovasi hasilnya 

belum maksimal. 

2. Pengelolaan pembelajaran yang dilakukan oleh dosen program studi 

Pendidikan Agama Islam Pascasarjana UIN Alauddin Makassar belum maksimal. 

3. Keefektivan inovasi pembelajaran dosen Pascasarjana UIN Alauddin 

Makassar dalam pengelolaan pembelajaran di masa pandemi kurang efektif. 

B. Implikasi Penelitian 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dikemukakan di atas dan sebagai 

keterbatasan yang dimiliki penulis dalam penelitian ini, maka penulis 

mengemukakan beberapa implikasi dalam penelitian ini sebagai harapan yang 

ingin dicapai sekaligus kelengkapan dalam penyusunan tesis ini sebagai berikut: 

1. Bagi Dosen 

Menjadi bahan masukan, dalam hal meningkatkan kualitas UIN Alauddin 

Makassar diharapkan dapat menerapkan beragam inovasi terkhsus ketika dalam 

pengelolaan pembelajaran secara online di masa pademi agar pembelajaran 

semakin berkualitas, efisien dan efektif. 
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2. Bagi Dosen 

Diharapkan agar lebih memotivasi diri sendiri sehingga semangat dalam 

belajar ditingkatkan lagi, terlebih proses pembelajaran di masa pandemi yang 

harus membutuhkan kesiapan yang matang serta dapat menggunakan waktu 

sebaik mungkin, agar ilmu yang didapatkan dapat berguna bagi diri sendiri dan 

untuk masyarakat. 

3. Bagi Peneliti 

Menjadi bahan perbandingan bagi peneliti lain untuk mengembangkan 

penelitian dengan masalah yang relevan serta memiliki perencanaan yang matang 

sebelum melakukan penelitian. 

4. Bagi Kampus 

Dapat digunakan sebagai acuan lembaga pendidikan khusunya jurusan 

Pendidikan Agama Islam untuk mewujudkan suatu lingkungan sosial dan situasi 

belajar mengajar yang kondusif di masa pandemi bagi mahaiswa  sehingga 

tingkat hasil belajarnya dapat tercapai secara maksimal. 

5. Bagi peneliti selanjutnya 

Jika ingin melakukan penelitian yang serupa hendaknya menggunakan 

metode penelitian yang berbeda, serta lakukan penelitian terkait dengan faktor 

faktor lain. Adapun dengan selesainya tesis ini, penulis berharap semoga dapat 

menjadi sumbangan pemikiran dan dapat dijadikan sebagai bahan rujukan, 

khususnya yang ingin melakukan penelitian-penelitian yang serupa.
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Lampiran 1: Daftar pertanyaan dan yang diamati tentang Inovasi Dosen dalam 

Pengelolaan Pembelajaran di Masa Pandemi (Studi Kasus Program 

Studi Pendidikan Agama Islam Pascasarjana UIN Alauddin 

Makassar) 

A. Inovasi Pembelajaran Dosen Program Studi Pendidikan Agama Islam 

Pascasarjana UIN Alauddin Makassar Di Masa Pandemi 

1. Bagaimana pelaksanaan kegiatan perkuliahan di program studi 

pendidikan agama Islam Pascasarjana UIN Alauddin Makassar setelah 

terjadinya pandemi? 

2. Jenis aplikasi apa yang digunakan dosen di program studi Pascasarjana 

UIN Alauddin Makassar ketika melaksanakan kegiatan perkuliahan 

online? 

3. Bagaimana inovasi pembelajaran yang dilakukan dosen ketika mengajar 

secara daring? 

B. Pengelolaan Pembelajaran dosen Pascasarjana UIN Alauddin Makassar di 

masa pandemi 

1. Bagaimana proses pengelolaan pembelajaran yang dosen lakukan 

selama masa pandemi? 

2. Bagaimana konsep perencanaan pengelolaan pembelajaran yang dosen 

lakukan selama masa pandemi? 

3. Bagaimana konsep pelaksanaan pengelolaan pembelajaran yang dosen 

lakukan selama masa pandemi?
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C. Efektifitas inovasi dosen dalam pengelolaan pembelajaran di masa 

pandemi 

1. Bagaimana kemampuan dosen dalam menyusun perencanaan 

pembelajaran yang efektif di program studi Pendidikan Agama Islam 

Pascasarjana UIN Alauddin Makassar selama masa pandemi? 

2. Bagaimana kemampuan dosen menerapkan inovasi dalam pengelolaan 

pembelajaran di masa pandemi? 

3. Apakah efektif inovasi dosen dalam pengelolaan pembelajaran pada 

program studi Pendidikan Agama Islam Pascasarjana UIN Alauddin 

Makassar di masa pandemi? 

D. Pertanyaan pendukung 

1. Bagaimana gaya mengajar seorang dosen yang menyenangkan? 

2. Bagaimana cara mahasiswa agar mampu beradaptasi dalam mengikuti 

pembelajaran online di masa pandemi? 

3. Apa perbedaan ketika mengikuti pembelajaran online dan pembelajaran 

offline? 

4. Jenis  aplikasi  apa yang dosen gunakan selama proses pembelajaran 

berlangsung? 

5. Apa hal yang berkesan dari pembelajaran online di masa pandemi? 

6. Bagaimana cara agar pelaksanaan pembelajaran tersebut menjadi 

efektif?
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