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KATA PENGANTAR 

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha 

Esa, karena berkat rahmat dan karunia-Nya sehingga 

buku kolaborasi dalam bentuk buku dapat dipublikasikan 

dan dapat sampai di hadapan pembaca. Buku ini disusun 

oleh sejumlah guru, dosen dan praktisi sesuai dengan 

kepakarannya masing-masing. Buku ini diharapkan 

dapat hadir memberi kontribusi positif dalam ilmu 

pengetahuan khususnya terkait dengan Pengantar 

Pendidikan.  

Sistematika buku ini dengan judul “Pengantar 

Pendidikan” terdiri atas 13 bab yang dijelaskan secara 

rinci dalam pembahasan mengenai konsep dan Aplikasi 

diantaranya: Konsep Dasar Pendidikan, Hubungan 

Manusia dan Pendidikan, fungsi dan peranan Lembaga 

Pendidikan, Konsep Peserta didik dan Pendidik, Aliran 

Pendidikan, Pendidikan Karakter, Berbasis Digital, 

Andragogi dan Pendidikan Seumur hidup, Sistem 

Pendidikan Nasional, Hubungan antara Pendidikan dan 

Pembangunan, Hubungan Pendidikan dan Tantangan 

Global. 

Akhirnya kami mengucapkan terima kasih yang tak 

terhingga kepada semua pihak yang telah mendukung 

dalam proses penyusunan dan penerbitan buku ini, 

secara khusus kepada Penerbit Media Sains Indonesia 

sebagai inisiator. Semoga buku ini dapat bermanfaat bagi 

pembaca sekalian. 
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1 
KONSEP DASAR PENDIDIKAN 

Nurul Nur Azizah 

SMA Negeri 5 Garut 

 

Pengertian  

Secara etimologis, pendidikan atau mendidik berasal dari 

Bahasa Yunani yang bermula dari kata paedagogi. 

Paedagogi berarti aku membimbing anak. (pae atau paes 

= anak dan ago = aku membimbing). Seseorang yang 

bertugas membimbing anak dalam Bahasa Yunani 

disebut paedagogos (paedogog). (Ichsan dan Ima: 2018). 

Pendidikan adalah proses pembimbingan, pembinaan dan 

pengarahan seseorang agar menjadi manusia yang lebih 

berkompeten baik dalam segi rohani maupun jasmani. 

Dengan pendidikan bisa membuat seseorang menjadi 

lebih praktis dalam menjalani kehidupannya. 

Sebagaimana yang tertera pada UU No.20 2003 bahwa 

pendidikan merupakan usaha dasar dan terencana untuk 

mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran 

agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi 

dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, 

pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, 

serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat 

dan negara.  
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Adapun beberapa pengertian pendidikan dari para ahli 

adalah sebagai berikut ini. 

1. Prof. Drs. Notonagaro, S.H menyatakan bahwa 

hakekat pendidikan adalah hubungan berpengaruh 

yang bermanfaat terhadap manusia dalam keadaan 

tumbuh untuk mencapai tujuan hidup kemanusiaan. 

Dalam keadaan tumbuh, selama orang masih hidup 

masih membutuhkan Pendidikan dan perlu 

Pendidikan (Ichsan dan Ima: 2018). 

2. Prof. Brojonegoro, pendidikan adalah pemberian 

bantuan kepada manusia yang belum dewasa oleh 

orang yang telah dewasa dalam pertumbuhannya 

sampai terciptanya kedewasaan dalam dewasa 

jasmani dan rohani. 

3. Prof. Herman H. Horn, berpendapat “Pendidikan 

adalah proses abadi dari penyesuaian lebih tinggi bagi 

makhluk yang telah berkembang secara fisik dan 

mental yang bebas dan sadar kepada Tuhan seperti 

termanifestasikan dalam alam sekitar, intelektual, 

emosional dan kemauan dari manusia”.  

4. Prof. H. Mahmud Y berpendapat “Inovasi pendidikan 

adalah usaha-usaha yang sengaja dipilih untuk 

mempengaruhi dan membantu anak dengan tujuan 

peningkatan keilmuan, jasmani dan akhlak sehingga 

secara bertahap dapat mengantarkan si anak kepada 

tujuannya yang paling tinggi. Agar si anak hidup 

bahagia, serta seluruh apa yang dilakukanya menjadi 

bermanfaat bagi dirinya dan masyarakat”.  

5. M.J. Langeveld mempunyai pendapat “Standar dari 

pendidikan adalah setiap pergaulan yang terjadi 

antara orang dewasa dengan anak-anak merupakan 

lapangan atau suatu keadaan dimana pekerjaan 

mendidik itu berlangsung”.  
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6. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia 1991 (KKBI-

1991) dikatakan “Sistem Pendidikan diartikan sebagai 

proses pembelajaran bagi individu untuk mencapai 

pengetahuan dan pemahaman yang lebih tinggi 

mengenai obyek-obyek tertentu dan spesifik. 

Pengetahuan tersebut diperoleh secara formal yang 

berakibat individu mempunyai pola pikir dan perilaku 

sesuai dengan pendidikan yang telah diperolehnya” 

(Aminudin :2019) 

Dari pernyataan di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa 

Pendidikan merupakan usaha sadar yang dilakukakan 

seseorang guna meningkatkan kemampuan dirinya dalam 

hal sikap, pengetahuan maupun kompetensi. Pendidikan 

merupakan salah satu peran penting dalam rangka 

kemajuan bangsa sebagaimana yang tertuang dalam 

pembukaan UUD negara kita ada kalimat yang 

menyatakan “Mencerdaskan kehidupan bangsa”, upaya 

formal   yang digunakan untuk mencerdaskan seseorang 

salah satunya dengan Pendidikan dan dalam Pendidikan 

ada proses yang disebut dengan pembelajaran. Maka dari 

itu, pembelajaran harus dipersiapkan dan direncanakan 

oleh para unsur yang terlibat dengan sangat baik. Mulai 

dari kurikulum, perangkat pembelajaran dan aspek aspek 

lainnya. 

Konsep Dasar Pendidikan  

Dasar pendidikan nasional adalah Pancasila dan Undang-

Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. 

Pendidikan nasional berfungsi untuk mengembangkan 

kemampuan dan membentuk watak serta peradaban 

bangsa yang beradab dan bermartabat dalam rangka 

mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk 

berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi 

manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang 

Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, 
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kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang 

demokratis serta bertanggung jawab (Husamah, Arina dan 

Rohmad:2015). Bila dicermati, negara ingin mengarahkan 

tujuan pembelajaran dengan menjadikan manusia 

Indonesia berbudi pekerti luhur yaitu bertakwa, beriman, 

berilmu, mandiri serta menjadi warga negara Indonesia 

yang baik.   

Konsep dasar Pendidikan, fungsi Pendidikan dan tujuan 

Pendidikan tentunya perlu dipahami agar agar mengerti 

apa arti Pendidikan bagi kehidupan manusia.  Rumusan 

tentang pendidikan, lebih jauh termuat dalam UU. No. 20 

Tahun 2003, bahwa pendidikan Indonesia bertujuan agar 

masyarakat Indonesia mempunyai pengendalian diri, 

kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta ketrampilan 

yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara. 

Artinya, arah dari proses pendidikan nasional mencakup 

berbagai aspek kehidupan diri manusia dan masyarakat 

untuk survive dalam kehidupan berbangsa dan bernegara 

(Husamah, Arina dan Rohmad:2015). Pendidikan 

bukanlah sebuah kewajiban, lebih dari itu para pakar 

memandang bahwa Pendidikan kini merupakan sebuah 

kebutuhan karena dunia terus berkembang tentu potensi 

kemampuan manusia juga harus terus berkembang 

dikembangkan melalui pendidikan. 

Adapun para ahli mendefinisikan konsep dasar 

Pendidikan adalah sebagai berikut ini.  

1. Prof. Dr. John Dewey menyatakan bahwa “Konsep dari 

pendidikan adalah suatu proses pengalaman. Karena 

kehidupan adalah pertumbuhan, pendidikan berarti 

membantu pertumbuhan batin tanpa dibatasi oleh 

usia. Proses pertumbuhan ialah proses menyesuaikan 

pada tiap-tiap fase serta menambahkan kecakapan di 

dalam perkembangan seseorang”.  
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2. Notoatmojo menyatakan bahwa pendidikan adalah 

semua usaha atau upaya yang sudah direncanakan 

untuk mempengaruhi orang lain baik kelompok, 

individu, maupun masyarakat sehingga mereka akan 

melakukan apa yang diharapkan oleh pelaku 

pendidikan. 

3. Mudyaharjo menyatakan bahwa pendidikan 

merupakan upaya dasar yang dilakukan oleh 

keluarga, masyarakat, serta pemerintah, dengan 

melalui pengajaran atau latihan, kegiatan bimbingan, 

yang berlangsung di dalam sekolah dan di luar 

sekolah sepanjang hidupnya, yang bertujuan untuk 

mempersiapkan anak didik supaya mampu 

memainkan peranan pada berbagai kondisi 

lingkungan hidup dengan tepat di waktu yang akan 

datang.  

4. Fuad Hasan menyatakan bahwa pendidikan 

merupakan upaya dalam menumbuhkan dan 

mengembangkan segala potensi-potensi yang di bawa 

sejak lahir baik potensi jasmani ataupun rohani 

sesuai dengan nilai-nilai yang dianut masyarakat dan 

kebudayaan. (Husamah, Arina dan Rohmad:2015). 

Dari pernyataan para ahli di atas, dapat disimpulkan 

bahwa konsep dasar pendidikan memiliki tujuan untuk 

membentuk manusia agar memiliki sikap dan nilai baik 

yang berlaku di masyarakat serta mengembangkan 

berbagai potensi yang dimilikinya. Sebagian masyarakat 

menganngap bahwa Pendidikan merupakan pengajaran 

yang didapatkan dan dilakukan di sekolah padahal tidak 

seluruhnya terjadi di sekolah. Bahkan rumah merupakan 

tempat Pendidikan pertama bagi seorang anak dengan ibu 

sebagai gurunya. Sebagaimana seorang Ibu atau mungkin 

Ayah mengajarkan anak nilai-nilai dan sikap baik 

diajarkan secara langsung ataupun dengan peniruan. 

Anak memahami cara untuk mengancingkan baju, 
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memiliki sikap kasih saying terhadap hewan peliharaan 

dan sikap atau kemampuan lainnya tentu hal ini anak 

dapatkan dari proses pendidikan dari orang tua. 

Pendidikan merupakan modal yang sangat penting dalam 

menjalani kehidupan bermasyarakat. Dalam Pendidikan 

di Indonesia kita dapat memperoleh banyak pengetahuan 

seperti pengetahuan tentang moral, agama, kedisiplinan 

dan masih banyak lagi yang lainnya. Dalam Pendidikan 

Indonesia pengembangan pikiran Sebagian besar 

dilakukan di sekolah-sekolah atau di perguruan tinggi 

melalui bidang studi yang dipelajari dengan cara 

pemecahan soal-soal, pemecahan berbagai masalah, 

menganalisis sesuatu serta menyimpulkannya (Abdul 

Wahab:2022)  

Tujuan Pendidikan  

Tujuan pendidikan merupakan suatu faktor yang amat 

sangat penting di dalam pendidikan, karena tujuan 

pendidikan ini adalah arah yang hendak dicapai atau yang 

hendak di tuju oleh pendidikan. Dalam 

penyelenggaraannya pendidikan tidak dapat dilepaskan 

dari sebuah tujuan yang hendak dicapai, hal ini dapat 

dibuktikan dengan penyelenggaraan pendidikan yang di 

alami bangsa Indonesia. Tujuan pendidikan yang berlaku 

pada masa Orde Lama berbeda dengan tujuan pendidikan 

pada masa Orde Baru. Sejak Orde Baru hingga sekarang, 

rumusan mengenai tujuan pendidikan selalu mengalami 

perubahan sesuai dengan tuntutan pembangunan dan 

perkembangan kehidupan masyarakat dan negara 

Indonesia (Rahmat dan Abdul : 2019) . Tujuan Pendidikan 

tiada lain adalah menjadi manusia yang beriman dan 

bertaqwa kepada Tuhan yang Maha Esa berakhlak mulia, 

sehat, cerdas, berperasaan berkemauan dan mampu 

berkarya, mampu memenuhi berbagai kebutuhan secara 

wajar, mampu mengendalikan hawa nafsu, 
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berkepribadian, bermasyarakat dan berbudaya (Abdul 

Wahab:2022) 

Adapun tujuan pendidikan menurut pandangan beberapa 

tokoh adalah sebagai berikut ini.  

1. Socrates (469-399 SM), tujuan pendidikan ialah 

mengembangkan daya pikir seseorang untuk mengerti 

pokok-pokok kesusilaan.  

2. Plato (427-345 SM), tujuan pendidikan adalah 

menyajikan individu bahagia dan berguna bagi 

Negara.  

3. Aristoteles (384-332 SM), tujuan pendidikan ialah 

membuat kehidupan rasional. Individual bersama-

sama dengan orang lain hendaknya tingkah lakunya 

selalu dipimpin oleh akal.  

4. Augustinus (354-430 SM), tujuan pendidikan adalah 

cinta sepenuhnya kepada Tuhan agar mendapat 

kesenangan di alam baqa kelak. 

5. Francois Rabelais (1483-1553), tujuan pendidikan 

ialah pembentukan manusia yang lengkap, cakap, 

dalam kesenian dan industri, perkembangan manusia 

dalam segala seginya: jasmani, kesusilaan dan 

akalnya.  

6. Kohnstam (Belanda, 1875), tujuan pendidikan 

menolong manusia yang sedang berkembang, supaya 

ia memperoleh perdamaian batin yang sedalam-

dalamnya tanpa mengganggu atau menjadi beban 

orang lain.  

7. John Milton (Inggris, 1608-1674), tujuan pendidikan 

adalah persiapan untuk kehidupan yang sebenarnya 

didunia nyata ini.  
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8. Richard Mulcaster (Inggris, 1531-1611), tujuan 

pendidikan ialah membantu kodrat kearah 

kesempurnaan.  

9. Francois Bacon (Inggris, 1561-1626), tujuan adalah 

mengusahakan agar manusia dapat menguasai 

benda-benda, meningkatkan kekuatan manusia 

dengan penggunaan ilmu pengetahuan.  

10. John Locke (Inggris, 1632-1704), tujuan pendidikan 

ialah pembentukkan watak, perkembangan manusia 

sebagai kebulatan moral, jasmani dan mental. 11. 

Jean Jacques Rousseau (Geneva, 1712-1778), tujuan 

pendidikan adalah mengembengkan pembawaan 

anak itu menurut alamnya. 12. John Dewey (AS, 

1859-1952), tujuan pendidikan adalah membentuk 

anak menjadi warganegara yang baik (Husamah, 

Arina dan Rohmad:2015). 

Sedangkan menurut peraturan pemerintah dalam 

undang-undang yaitu sebagai berikut ini. 

1. Berdasarkan UU No. 2 Tahun 1985 yang berbunyi 

bahwa tujuan pendidikan yaitu mencerdaskan 

kehidupan bangsadan mengembangkan manusia 

yang seutuhnya yaitu yang beriman dan bertakwa 

kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berbudi pekerti 

luhur, memiliki pengetahuan dan keterampilan, 

kesehatan jasmani dan rohani, kepribadian yang 

mantap dan mandiri serta rasa tanggung jawab 

kemasyarakatan bangsa.  

2. Berdasarkan MPRS No. 2 Tahun 1960 bahwa tujuan 

pendidikan adalah membentuk pancasilais sejati 

berdasarkan ketentuan-ketentuan yang dikehendaki 

oleh pembukaan UUD 1945 dan isi UUD 945. 

Selanjutnta Tujuan Pendidikan Nasional dalam UUD 

1945 (versi Amandemen) Pasal 31, ayat 3 

menyebutkan, “Pemerintah mengusahakan dan 
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menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional, 

yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta 

ahlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan 

bangsa, yang diatur dengan undang- undang.” 2) 

Pasal 31, ayat 5 menyebutkan, “Pemerintah 

memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan 

menunjang tinggi nilai-nilai agama dan persatuan 

bangsa untuk kemajuan peradaban serta 

kesejahteraan umat manusia”.  

3. Berdasarkan UU. No.20 Tahun 2003 mengenai Sistem 

Pendidikan Nasional dalam pasal 3, bahwa tujuan 

pendidikan nasional adalah mengembangkan potensi 

peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan 

bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak 

mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan 

menjadi warga negara yang demokratis serta 

bertanggung jawab (Rahmat dan Abdul: 2019). 

Tujuan pendidikan dapat dilihat dari berbagai segi. Dilihat 

dari segi gradasinya, ada tujuan akhir dan tujuan 

sementara. Dilihat dari sifatnya, ada tujuan umum dan 

khusus. Dilihat dari segi penyelenggaraannya dan tujuan 

pendidikan formal, informal dan nonformal. Dalam 

pendidikan formal terdapat tujuan nasional, institusional, 

kurikuler (bidang studi), dan instruksional. Dilihat dari 

output-nya, ada tujuan individual dan tujuan sosial. 

Dalam bidang studi (kurikulum), tujuan pendidikan 

terbagi pada tujuan keagamaan, tujuan intelektual, 

tujuan kultural, tujuan material, dan tujuan psikis 

(Afifuddin, 2004: 13). 

Manfaat Pendidikan   

Manfaat Pendidikan memiliki dua nilai, menurut Amartya 

Sen nilai – nilai tersebut adalah nilai intrinsik dan nilai 

instrumental. Sebagai contoh adalah kemampuan 

numerasi dan literasi (berhitung, membaca dan menulis) 
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sangat berharga dimiliki oleh seseorang dan bermanfaat 

dalam kehidupan di masyarakat. Bahkan, dengan 

kemampuan dasar tersebut seseorang bisa 

memanfaatkannya dengan berbagai pengembangan di 

dalamnya bukan hanya untuk jual beli tapi 

perhitungannya sudah sampai pada tahap menerbangkan 

pesawat, membuat penelitian dan berbagai manfaat lain 

yang keberadaannya bermaslahat untuk kehidupan 

manusia. Tentunya manfaat tersebut didapatkan melalui 

proses Pendidikan. Dimulai dari pendidikan non formal 

yaitu di rumah dan pendidikan formal dari dasar sampai 

perguruan tinggi.    

Beberapa Manfaat Pendidikan:  

1. Sebagai sarana Informasi serta Pemahaman, untuk 

meningkatkan dan memberikan informasi serta 

pemahaman akan seluruh ilmu pengetahuan yang 

ada disetiap manusia.  

2. Untuk menciptakan generasi penerus Bangsa yang 

unggul, menciptakan penerus bangsa yang ahli 

diberbagai bidang.  

3. Sebagai wadah untuk memperdalam suatu Ilmu 

Pengatahuan, pendidikan bisa bermanfaat bagi 

seseorang yang ingin memperdalam suatu disiplin 

Ilmu.  

4. Jalan untuk mendapatkan pekerjaan yang 

diharapkan, semakin tingginya jenjang pendidikan 

yang dimiliki kemungkinan untuk memperoleh 

pekerjaan yang diinginkan semakin besar peluangnya 

5. Untuk membentuk pola pikir yang ilmiah, 

pendidikantinggi biasanya memiliki pola pikir yang 

lebih ilmiah serta mereka akan berpikir dengan fakta-

fakta yang ada dibandingkan dari sisi emosional 

mereka.  
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6. Untuk mencegah adanya generasi yang tidak 

berpengetahuan, pendidikan akan dapat membantu 

seseorang memahami apa saja hal –hal yang baik dan 

benar.  

7. Menciptakan generasi muda bangsa yang cerdas, 

dengan melalui pendidikan dapat membuat generasi 

muda yang mempunyai nilai moral serta integritas 

yang tinggi. 

Suti (2011:5) menuliskan manfaat dari hasil pendidikan 

yaitu sebagai berikut ini.  

1. Sebagai sarana mengembangkan pemahaman;  

Pendidikan menjadi sarana dalam bertukar ilmu 

pengetahuan dan proses tranfer ilmu dari pendidik ke 

peserta didik. Proses ini akan melewati beberapa 

langkah saling diskusi sehingga memberikan 

kesempatan kepada peserta didik dalam 

mengembangkan pemahaman dan potensi yang ada 

dalam diri peserta didik. 

2. Menciptakan generasi bangsa yang unggul; 

Melalui pendidikan, para peserta didik diharapkan 

dapat menerapkan segala pengetahuan yang mereka 

miliki dan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, 

sehingga segala permasalahan dan segala hal yang 

membutuhkan solusi dapat diatasi melalui para 

peserta didik yang unggul dan memiliki solusi 

terhadap perkembangan bangsa kedepannya. 

3. Mengembangkan dan membentuk pola pikir yang 

ilmiah; 

Tanpa kita sadari proses pendidikan pada Lembaga 

khususnya sekolah akan memberikan dampak positif 

dalam pengembangan proses berpikir peserta didik. 

Hal ini didasarkan karena segala hal melalui proses 

berpikir. Namun melalui pendidikan proses berpikir 

akan berkembang dan terarah dengan baik melalui 
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proses pola pikir yang ilmiah, yang terbentuk dari 

setiap pengalaman dan hal-hal yang telah dilewati 

oleh peserta didik sehingga menjadi suatu bahan 

diskusi dalam mengembangkan ilmu pengetahuan. 

4. Mengurangi dan memberantas kebodohan dan 

kemiskinan; 

Undang-undang dasar 1945 menekankan untuk 

memberantas segala kebodohan dan kemiskinan 

melalui tujuan pendidikan yang diatur dalam UU 

No.2o Tahun 2003 tentang sistem pendidikan 

nasional diharapkan dapat mengurangi dan 

memberantas kebodohan sehingga mengurangi dan 

memberantas kemiskinan. 

5. Membangun karakter dan generasi cerdas; 

Selain mengurangi dan memberantas kemiskinan, 

pendidikan merupakan cara dalam memanusiakan 

manusia sehingga membangun karakter dalam 

berpikir dan menyelesaikan masalah dan berusaha 

dalam mencapai cita-cita luhur bangsa. Hal ini saling 

terkait antara satu dengan yang lainnya dalam 

menciptakan generasi cerdas dan membangun 

karakter hebat pada semua peserta didik. 

6. Mengajarkan fungsi sosial dan budaya dalam 

bermasyarakat; 

Kehidupan bermasyarakat yang terjadi dalam 

lingkungan pendidikan memberikan pembelajaran 

tentang kehidupan sosial dan mengembangkan serta 

mempertahankan kebudayaan serta menjunjung 

bahasa dalam saerah maupun bangsa. Hal ini juga 

termuat dalam sumpah pemuda pada tanggal 28 

Oktober 1928 yang menjadi symbol pendidikan 

terhadap semua pemuda Indonesia. (Abdul 

Wahab:2022) 
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Fungsi Pendidikan  

Fungsi utama pendidikan adalah membangun manusia 

yang beriman, cerdas dan kompetitif. Selain itu fungsi 

pendidikan harus menanamkan keyakinan kepada 

peserta didik bahwa untuk mencapai kemajuan bangsa 

yang lebih baik dimasa yang akan datang haruslah 

dengan ilmu pengetahuan. Secara teknis dan 

kelembagaan, pendidikan berfungsi untuk memfasilitasi 

proses pembelajaran bagi peserta didik, sehingga ia 

mampu mentransmisi pengetahua yang diperolehnya 

dengan baik dan efektif (Rosmita Siregar, dkk: 2021). 

Badan pendidikan dunia (UNESCO) telah 

merekomendasikan empat pilar fungsi pendidikan yaitu 

belajar untuk mengetahui atau learning to Know, belajar 

untuk bisa bekerja atau learning to do, belajar untuk 

dapat berakktualisaasi diri atau learning to life, serta 

belajar untuk bisa hidup bersama dengan orang lain atau 

learning to life together (Muh.Judrah:2014).  

Berikut ini adalah beberapa fungsi dari pendidikan: 

1. Sosialisasi 

Jika anak-anak diharapkan untuk hidup mandiri di 

masyarakat, nilai-nilai dan norma yang berlaku di 

masyarakat harus diteruskan kepada anak-anak. 

Siswa diminta mempelajari norma atau nilai yang 

selalu ada di masyarakat. Proses belajar nilai-nilai 

dan norma yang berlaku disebut sosialisasi. Institusi 

sosial seperti keluarga dan sekolah memiliki fungsi 

memenuhi fungsi ini. Sebagai contoh, kami ingin 

anak-anak kami tidak memukul anak-anak lain. Di 

sekolah, guru mengajar siswa bahwa memukul teman 

mereka adalah kejahatan dan dapat dijatuhi 

hukuman penjara. Jika siswa memahami apa yang 

ditransmisikan dari guru, anak akan ragu untuk 

memukul orang tua bahkan jika mereka dimarahi. 
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2. Integrasi Sosial 

Agar masyarakat berfungsi sebagaimana mestinya, 

tanpa konflik yang tampaknya berbahaya bagi 

kehidupan sosial, individu harus mengikuti nilai-nilai 

bersama. Proses mengikuti atau mempercayai nilai-

nilai yang diikuti oleh individu atau kelompok lain 

dalam masyarakat disebut proses integrasi sosial. 

Misalnya, fakta bahwa pencurian adalah tindak 

pidana berlaku untuk masyarakat, sehingga 

pelanggar harus dihukum. Seorang anak diajarkan 

untuk tidak mencuri, meskipun sebelumnya tumbuh 

di desa pencuri yang percaya bahwa mencuri adalah 

tugas sehari-hari. Keputusan untuk berhenti mencuri 

adalah prasyarat untuk mencapai integrasi sosial. 

Peran pendidikan adalah untuk mendukung 

keputusan anak untuk berhenti mencuri. 

3. Penempatan Sosial  

Siswa yang menjalani proses pendidikan diidentifikasi 

oleh para pendidik berdasarkan kepribadian, 

karakter, keterampilan dan pengalaman mereka. 

Proses identifikasi ini menentukan posisi dalam posisi 

sosial di mana siswa kemudian berlabuh. Misalnya 

orang dengan pendidikan kedokteran, tempat yang 

cocok adalah di fasilitas kesehatan atau di mana 

individu dapat berkontribusi untuk kesehatan 

masyarakat. Kesesuaian mediasi sosial dengan 

pendidikan mempromosikan pendidikan sebagai 

mediasi sosial kelompok atau individu. 

4. Inovasi Sosial 

Peran pendidikan sebagai inovasi sosial terkait 

dengan semua jenis penemuan baru di berbagai 

bidang yang dapat memengaruhi kehidupan sosial. 

Kita tidak dapat mengharapkan penemuan baru yang 

akan mengubah dunia, baik kecil maupun besar, jika 
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orang-orang yang terlibat dalam penemuan itu tidak 

mengalami proses pendidikan terlebih dahulu. 

Sebagai contoh, seorang intelektual harus membaca 

banyak buku sebelum membuat konsep ideologis 

yang telah diadopsi oleh suatu negara. Sebagai 

contoh, pencipta Pancasila, Pancasila tidak dapat 

merumuskan tanpa kecerdasan intelektual 

sebelumnya. 
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2 
HUBUNGAN  

MANUSIA DAN PENDIDIKAN 

Gemala Widiyarti 
Universitas Quality 

 

Hakikat Manusia dan Pendidikan  

Manusia adalah makhluk tuhan yang ditakdirkan untuk 

menjadi kholifah di muka bumi ini. Allah SWT sudah 

menetapkan ini semenjak manusia diciptakan. Makhluk 

yang hanya diberi akal dan fikiran adalah manusia. Hal 

yang paling mendasari untuk dijadikan pembeda adalah 

bahwa manusia dibekali akal dan fikiran supaya dapat 

mempertinggi kualitas hidupnya di dunia.  

Pendidikan adalah proses mengubah sikap dan perilaku 

seseorang atau kelompok orang dalam usaha 

mendewasakan diri dan pemikiran manusia tersebut yang 

dapat diperoleh dari pengajaran dan pelatihan. Jadi dalam 

hal ini pendidikan adalah proses atau perbuatan 

mendidik yang terjadi di dalam kehidupan manusia. 

Pendapat lain mengatakan bahwa pendidikan adalah 

bimbingan atau pertolongan yang diberikan oleh orang 

dewasa kepada perkembangan anak untuk mencapai 

kedewasaannya dengan tujuan agar anak cukup cakap 

dalam melaksanakan tugas hidupnya sendiri tidak 

dengan bantuan orang lain. Jadi, karena manusia 

diciptakan oleh tuhan dengan memiliki akal dan fikiran, 
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maka manusia diwajibkan untuk mendapatkan 

pengetahuan melalui Pendidikan yang ia peroleh. 

Kesadaran pada manusia akan kehadiran sosok dirinya 

sendiri merupakan perwujudan dari sifat individualitas 

manusia tersebut. Manusia sebagai manusia sosial harus 

dapat berinteraksi dengan manusia yang lainnya. Sebagai 

individu, manusia adalah satu kesatuan yang tak dapat 

dibagi, memiliki perbedaan dengan manusia yang lainnya 

sehingga bersifat unik dan merupakan subjek yang 

otonom. Setiap manusia mampu menempati posisi, 

berhadapan, menghadapi, memasuki, memikirkan, bebas 

mengambil sikap, dan bebas mengambil tindakan atas 

tanggung jawabnya sendiri (otonom). Manusia memiliki 

potensi yang sangat besar dalam dirinya saat Tuhan 

menciptakannya untuk pertama kali, potensi inilah yang 

seharusnya dapat dimanfaatkan oleh manusia untuk 

kehidupan yang lebih baik di dunia yang fana ini. Akal 

dan pikiran yang membuat manusia dapat menguasai 

alam untuk dapat dikelola serta dapat dimanfaatkan 

sebagai bentuk memenuhi kebutuhan guna 

keberlangsungan hidup manusia. 

Pengertian manusia menurut Kamus Besar Bahasa 

Indonesia (KBBI:2021) adalah makhluk yang berakal budi 

/ mampu menguasai makhluk lain. Manusia akan 

menjalani proses kehidupan yang memiliki 5 yakni proses 

pada masa bayi, anak, remaja, dewasa hingga lanjut usia 

(lansia). Arti kata pendidikan dalam (KBBI :2021) adalah 

proses pengubahan sikap dan tata laku seseorang atau 

kelompok orang dalam usaha mendewasakan manusia 

melalui upaya pengajaran dan pelatihan. Setiap manusia 

membutuhkan Pendidikan.  

Dalam proses kehidupan, manusia digerakan sebahagian 

oleh kebutuhan untuk mencapai sesuatu dan sebagian 

lagi oleh tanggung jawab sosial dalam kehidupan 

bermasyarakat. Manusia bukan hanya memiliki 
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kemampuan-kemampuan, dan rasa ingin tahu yang kuat 

dalam hidupnya, akan tetapi juga mempunyai 

keterbatasan-keterbatasan. Manusia tidak hanya 

memiliki sifat-sifat yang baik namun juga mempunyai 

sifat-sifat yang kurang baik dalam proses kehisupan. 

Menurut pandangan pancasila manusia mempunyai 

keinginan untukmempertahankan hidup dan menjaga 

kehidupan lebih baik. Setiap manusia itumembutuhkan 

pendidikan. Karena melalui pendidikan manusia dapat 

mempunyaikemampuan- kemampuan untuk mengatur 

dan mengontrol serta menentukan dirinya sendiri. Melalui 

pendidikan pula perkembangan kepribadian manusia 

akan dapat diarahkan kepada yang lebih baik. Dan 

melalui pendidikan kemampuan tingkah laku manusia 

dapat didekati dan di analisis secara murni. 

memerlukan  Pendidikan demi mendapatkan 

perkembangan yang optimal sebagai manusia.  

Antara manusia dan Pendidikan adalah dua hal yang 

sangat berkaitan dan tidak bisa dihilangkan. Manusia 

adalah objek dari pendidikan, dan pendidikan yang 

dilakukan adalah untuk manusia. Belajar tentang hakikat 

manusia akan menyempurnakan pendidikan dan belajar 

tentang hakikat pendidikan akan menyempurnakan 

manusia.  

Keinginan manusia sepanjang sejarah untuk menjadikan 

individu maupun kelompok tertentu untuk lebih pintar, 

lebih cerdas, lebih berkuasa, dan lebih dalam segala hal 

adalah sifat alamiah dan manusiawi yang dimiliki oleh 

setiap manusia. Namun, pemenuhan kehendak naluri 

tersebut kadangkala terjadi dengan pemaksaan kehendak 

yang serba maksimal. Sehingga tanpa disadari kita 

terjebak dalam permasalahan-permasalahan baru yang 

dihadapkan. 
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Pendidikan tanpa mengindahkan masalah pedagogik 

akan menimbulkan pemaksaan murid untuk menerima 

sekumpulan pelajaran yang telah ditetapkan dan hanya 

mengikuti standar kurikulum yang tertuang dalam matrik 

yang kaku. Fenomena semacam ini memperkenalkan 

kepada murid sebuah sistem kekerasan (Walidin: 2003) 

Pendidikan juga bersifat progresif yaitu berarti yang 

selalu mengalami perubahan yang akan sellau tumbuh 

serta perkembangan sesuai tuntutan perkembangan 

kebudayaan dan zaman. Kedua sifat tersebut berkaitan 

erat dan terintegrasi. Untuk itu perlu pendidikan formal 

dan informal yang disengaja diadakan atau tidak. 

Perbedaan Pendidikan akan menjadi cermin bagi bangsa 

lain, membuat perbedaan sistem, isi dan pendidikan 

pengajaran sekaligus menjadi cermin tingkat pendidikan.  

Maka dari itu, Manusia sejak lahir telah dibekali dengan 

sejumlah potensi. Potensi adalah kemampuan, 

kesanggupan, daya yang menjadi modal bagi manusia 

tersebut agar kelak siap mandiri dalam menjalani 

kehidupan di lingkungan di mana dia berada, manusia 

juga berfikir secara dinamis. 

Hubungan Manusia dan Pendidikan  

Pendidikan merupakan proses panjang yang dalam 

pelaksanaannya banyak ditemui berbagai       macam 

masalah terutama pada zaman yang semakin canggih ini, 

kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi membuat ilmu 

pengetahuan kita semakin sempit sehingga membawa 

pengaruh yang sangat besar bagi masyrakat. 

Tujuan pendidikan adalah untuk mengatasi kebodohan 

dan keterbelakangan yang sudah terbukti merupakan 

sasaran utama bagi munculnya penjajahan, penindasan, 

dan perilaku yang tidak berprikemanusian, Oleh karena 
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itu, masyrakat Indonesia harus lebih meningkatkan mutu 

pendidikan yang berkualitas. 

Pendidikan juga berpengaruh dalam kehidupan, dengan 

Pendidikan seseorang dapat mengetahui mana yang baik 

dan yang buruk. 

Berbagai kesamaan yang menjadi karakteristik esensial 

setiap manusia ini disebut pula sebagai hakikat manusia, 

sebab dengan karakteristik esensialnya itulah manusia 

mempunyai martabat khusus sebagai manusia yang 

berbeda dari yang lainnya. Erat sekali kaitannya antara 

Pendidikan dan manusia. Sebab tujuan utama Pendidikan 

adalah untuk memanusiakan manusia. Pendidikan 

sejatinya adalah sesuatu yang memiliki peran dasar 

sebagai pondasi dalam kehidupan manusia sehari-hari. 

Oleh karena itu, penyelenggaraan pendidikan harus 

dilakukan dengan sebaik mungkin dan berorientasi 

kepada masa depan yang akan dicapai. Pendidikan sendiri 

memiliki tujuan utama untuk menjadi media dalam 

melakukan pengembangan potensi dan mencerdaskan 

kehidupan manusia agar siap menghadapi kehidupan di 

masa yang akan dating sesuai dengan tuntunan zaman. 

Pendidikan dalam sebuah negara ataupun bangsa dapat 

dikatakan sebagai salah satu hal yang sangat penting 

untuk diperhatikan dan ditingkatkan kualitasnya. 

Mengapa? karena manfaatnya   adalah peningkatan 

sistem pendidikan yang berjalan dengan baik, secara 

langsung merupakan keberhasilan dari sebuah negara 

dalam melakukan pembangunan sumber daya manusia 

yang kelak akan memegang tanggung jawab suatu negara 

dan bangsa yang sedang berkembang. 

Dalam lingkup pengertian yang luas, pendidikan bisa 

dikatakan sebagai proses untuk memperoleh 

pengetahuan, keterampilan serta kebiasaan yang akan 

digunakan menjadi warisan dari satu generasi menuju 
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generasi selanjutnya yang tidak terputus. Proses 

pembelajaran sendiri dimulai dari pengajaran, pelatihan, 

hingga penelitian serta aplikasinyang dilakukan oleh 

manusia itu sendiri. Pendidikan juga bisa menjadi cara 

dalam upaya meningkatkan kecerdasan, pekerti, 

kepribadian, dan keterampilan yang akan bermanfaat 

bagi diri sendiri dan orang lain disekelilingnya. 

Tujuan utama yang harus menjadi orientasi dalam 

pendidikan salah satunya adalah untuk mengembangkan 

potensi dan mencerdaskan manusia menjadi semakin 

lebih baik kepribadiannya. Tujuan pendidikan ini yang 

termuat dalam Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 

yang berbunyi, “Mengembangkan kemampuan dan 

membentuk watak serta peradaban bangsa yang 

bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan 

bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta 

didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa 

kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, 

berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga 

negara yang demokratis serta bertanggung jawab.” 

Kemudian Fungsi dan Tujuan Pendidikan Nasional 

terdapat dalam pasal 3 Undang-undang No. 20 Tahun 

2003 yang berbunyi: 

“Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan 

kemampuan dan membentuk watak serta peradaban 

bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan 

kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya 

potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman 

dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak 

mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan 

menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung 

jawab.” 

 



 

 

  

  

25 
 

Dengan adanya tujuan Pendidikan Nasional maka akan 

timbul dalam diri seseorang untuk berlomba-lomba dan 

memotivasi diri kita untuk lebih baik dalam segala aspek 

kehidupan. Karena pendidikan merupakan salah satu 

syarat untuk lebih memajukan pemerintah dan negeri ini. 

Salah satu program yang dijalankan oleh pemerintah 

dalam mendukung tujuan pendidikan nasional adalah 

wajib belajar 12 tahun. Pendidikan memiliki tiga jenis 

yaitu pendidikan formal, pendidikan non formal, dan 

pendidikan informal. 

1. Pendidikan Formal  

Jenis pendidikan ini adalah jenis pendidikan yang 

sudah terstruktur dan memiliki jenjang mulai dari 

Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), Pendidikan Dasar 

(SD), Pendidikan Menengah (SMP), Pendidikan 

Menengah (SMA) dan Pendidikan Tinggi (Universitas). 

2. Pendidikan Non Formal  

Pendidikan non formal adalah jalur pendidikan di luar 

pendidikan formal yang dilaksanakan secara 

berjenjang dan terstruktur. Jenis pendidikan ini 

disetarakan sesuai dengan hasil program pendidikan 

formal melalui proses penilaian dari pihak yang 

berwenang. Contohnya seperti, Lembaga Kursus, 

Majelis Taklim, Kelompok Bermain, Sanggar dan 

lainnya. Yang terakhir ada pendidikan informal. 

Pendidikan ini berasal dari keluarga dan lingkungan 

dimana peserta didiknya diharapkan dapat belajar 

secara lebih mandiri. Contoh pendidikan informal ini 

seperti agama, budi pekerti, etika, sopan santun, 

moral dan sosialisasi. 
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Adapun komponen keberhasilan dalam Pendidikan 

adalah: 

1. Komponen Pendidik  

Syarat utama pendidik adalah mampu sebagai sosok 

tauladan. Konsep pendidik yang diungkapkan oleh Ki 

Hadjar Dewantara, yakni ing ngarsa sung tuladha, ing 

madya mangun karsa, tut wuri handayani yang 

semaksimal mungkin harus dipenuhi komponen 

pendidik. Di samping itu pendidik sebagai sosok yang 

digugu lan ditiru (diikuti dan ditiru) akan menjadi 

bukti kebenarannya. Komponen ini juga penting 

dalam tercapainya tujuan pendidikan nasional. 

2. Komponen peserta didik  

Manusia sebagai peserta didik adalah salah satu 

komponen penentu keberhasilan pendidikan. Jika 

manusia sebagai peserta didik itu pasif, apatis, dan 

masa bodoh, maka mustahil pendidikan akan 

memperoleh keberhasilan. Peran aktif ini diwujudkan 

dalam sikap taat pada pendidik, yaitu taat pada 

perintah maupun larangan pendidik. Taat pada 

pendidikan ini dilakukan ada maupun tidak ada 

pendidik. Ada atau tidak adanya orang tua maupun 

guru, ia akan tetap taat. 

Dalam bidang pendidikan, John Dewey telah banyak 

mencurahkan perhatiannya, yang mendasari 

pemikirannya ini adalah analisisnya terhadap 

manusia. Menurutnya, manusia dengan bekerja 

(beraktivitas) mendapat pengalaman dan 

pengetahuan. Pengetahuan itu menimbulkan 

pengertian mengenai benda, makhluk, gejala, dalil 

teori yang berguna untuk mencapai tujuan. 

Menurutnya manusia dengan bekerja (beraktivitas) 

memberikan pengalaman, dan pengalaman 

memimpin berfikirnya manusia, sehingga manusia 
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dapat bertindak bijaksana dan benar serta 

mempengaruhi pula pada budi pekerti. Begitulah 

pengalaman itu merupakan sumber pengetahuan, 

juga sumber dari nilai.  

Oleh karena itu dalam bukunya How We Think, Dewey 

berkata bahwa pangkal berfikir ialah suatu keadaan 

yang menimbulkan sikap ragu-ragu. Karena sikap 

ragu-ragu itu maka timbulllah hasrat untuk 

menghilangkannya atau mengatasinya. John Dewey 

mengemukakan bahwa manusia adalah makhluk 

rasional (makhluk berfikir), bahkan menurutnya 

segala sesuatu yang ada di muka bumi ini adalah 

buah dari aktifitas otak manusia. Semua hal yang 

terjadi dalam masyarakat jika ditelusuri secara 

mendalam, maka akan dijumpai bahwa manusialah 

sebagai faktor dan aktor utama (Dewey :1955) 

Pendidikan merupakan sistem untuk meningkatkan 

kualitas hidup manusia dalam segala aspek 

kehidupan. Pendidikan dibutuhkan untuk 

menyiapkan generasi demi menunjang perannya di 

masa datang. Peranan pendidikan dalam hidup dan 

kehidupan manusia diakui sebagai satu kesatuan 

yang sangat penting. Selain itu, hubungan dan 

interaksi sosial yang terjadi dalam proses pendidikan 

di masyarakat juga turut mempengaruhi 

perkembangan kepribadian manusia.  

Pendidikan adalah proses yang akan dijalani manusia 

selama hidupnya, pendidikan tidak hanya terbatas 

pada pendidikan formal yang diberikan di instansi-

instansi pendidikan saja, tetapi pendidikan yang 

diberikan di kehidupan sehari-hari lah yang porsi 

pemberiannya lebih besar kepada manusia sehingga 

pendidikan informal ini tidak kalah penting dengan 

pendidikan formal yang diberikan. Perilaku-perilaku 

yang dilakukan setiap hari lah yang nantinya akan 
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menjadi kebiasaan seorang manusia dan akan 

membentuk kepribadian manusia itu selama 

hidupnya. 

Mendidik kebiasaan ini salah satu hal yang sangat 

penting karena jika manusia sudah terbiasa 

melakukan suatu hal, maka dia tak akan merasa 

terbebani oleh kegiatan tersebut.  

Kebiasaan-kebiasaan yang baik yang sudah 

ditanamkan sejak dini akan menyebabkan perbaikan 

kualitas hidup manusia ke arah yang lebih baik lagi. 

Pendidikan ini seharusnya bertujuan untuk 

membentuk manusia yang manusiawi. Manusia yang 

semakin sadar bahwa ilmu yang ia punya belum 

seberapa dibandingkan dengan ilmu-ilmu yang ada di 

dunia ini, manusia yang terpelajar seharusnya 

semakin rendah hati dan bukan malah menimbulkan 

kesombongan semata.  

Seperti apa yang dikatakan oleh Tan Malaka, “Bila 

kaum muda yang telah belajar di sekolah dan 

menganggap dirinya terlalu tinggi dan pintar untuk 

melebur dengan masyarakat yang bekerja dengan 

cangkul dan hanya memiliki cita-cita yang sederhana, 

maka lebih baik pendidikan itu tidak diberikan sama 

sekali”, hal ini semakin menegaskan bahwa 

pendidikan itu bertujuan untuk memperbaiki 

keberlangsungan hidup manusia di muka bumi ini 

dan bukan hanya untuk kepentingan diri sendiri. 

Manusia yang telah melalui proses pendidikan dan 

telah menjadi manusia yang terpelajar sudah 

sepantasnya untuk dapat berpikir secara adil dan 

pada akhirnya akan menyebabkan perilaku manusia 

terpelajar itu menjadi adil pula. 

 



 

 

  

  

29 
 

Manusia dan pendidikan adalah suatu hal yang 

sangat unik keterkaitannya. Dengan potensi manusia 

yang ada dalam diri masing-masing, potensi ini 

haruslah dikembangkan oleh manusia yang mau tak 

mau harus berhubungan dengan apa yang dikatakan 

sebagai pendidikan, karena jika manusia tidak mau 

mendapatkan pendidikan, maka status kemanusiaan 

manusia tersebut perlu diragukan.  

Pendidikan seharusnya dapat menjadikan manusia 

sebagai makhluk yang merdeka pemikirannya, 

makhluk yang tahu atas apa tujuan hidupnya dan 

makhluk yang tahu harus melakukan apa untuk 

mengembangkan dirinya.  

Kesalahan orang-orang pandai adalah menganggap 

yang lain bodoh, dan kesalahan orang-orang bodoh 

adalah menganggap orang-orang lain pandai. Kata-

kata yang berasal dari Pram ini juga yang seharusnya 

dapat menjadi sentilan bagi manusia bahwa apabila 

manusia yang telah melalui proses pendidikan turut 

menyebarkan ilmu yang mereka punya kepada orang-

orang yang tidak seberuntung mereka. 
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3 
FUNGSI DAN PERANAN  

LEMBAGA PENDIDIKAN 

Siti Zahara H. Harahap 
Universitas Quality 

 

Pengertian Lembaga Pendidikan  

Pendidikan merupakan salah satu hal pokok yang wajib 

dimiliki oleh setiap individu. Pendidikan bisa kita 

dapatkan dimana saja, dan pendidikan dimulai dari saat 

kita lahir dan berakhir pada saat kita meninggal 

nantinya. Sehingga bisa dikatakan kita membutuhkan 

pendidikan seumur hidup kita. Pentingnya kebutuhan 

masyarakat akan pendidikan inilah yang memicu 

munculnya lembaga-lembaga yang menawarkan jasa 

pendidikan kepada masyarakat. Lembaga tersebut biasa 

kita kenal dengan sekolah. Mulai dari TK, SD, SMP, SMA 

/ SMK, sampai dengan Perguruan Tinggi. 

Lembaga pendidikan merupakan suatu wadah yang 

memiliki peran sangat penting dalam masyarakat yaitu 

tempat berlangsungnya proses pendidikan untuk 

mengubah tingkah laku individu ke arah lebih baik 

melalui proses interaksi sosial  dengan lingkungan 

sekitarnya. Menurut K.H Dewantara yang termasuk ke 

dalam lembaga pendidikan adalah keluarga, sekolah dan 

masyarakat atau yang dikenal dengan “tri pusat 

pendidikan”, sedangkan Undang-Undang Sisdiknas No. 
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20 Tahun 2003 menyebutnya formal, non formal dan 

informal.  

Lembaga pendidikan memiliki peranan sangat strategis 

yang akan menjadi pusat-pusat kegiatan pendidikan 

untuk menumbuhkan dan mengembangkan potensi 

anak sebagai makhluk individu, sosial, susila dan 

religius. Dengan memperhatikan bahwa anak adalah 

individu yang berkembang, ia membutuhkan pertolongan 

dari orang yang telah dewasa, anak harus dapat 

berkembang secara bebas, tetapi terarah. Pendidikan 

harus dapat memberikan motivasi dalam mengaktifkan 

anak.  

Melalui lembaga pendidikan akan tercipta individu yang 

berakhlak mulia, memiliki kecerdasan dan keterampilan 

yang akan dibutuhkan dalam kehidupan bermasyarakat. 

Selain pengertian diatas, lembaga pendidikan juga 

didefenisi oleh beberapa ahli diantaranya adalah sebagai 

berikut:  

1. Dr. Umar Tirtarahardja dan Drs. La Sula  

Lembaga Pendidikan merupakan tempat terjadinya 

pendidikan, secara khusus terjadi pada tiga 

lingkungan utama pendidikan yaitu keluarga, sekolah 

serta masyarakat. 

2. Enung K. Rukiyati dan Fenti Himawati 

Lembaga Pendidikan merupakan wadah atau tempat 

terjadinya proses Pendidikan yang secara bersamaan 

dengan proses pembudayaan 

3. H. Abu Ahmadi dan Dra. Nur Uhbiyati 

Lembaga Pendidikan merupakan suatu badan usaha 

yang bergerak serta bertanggung jawab atas 

terselenggaranya kegiatan Pendidikan terhadap 

peserta didik 
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4. Hasbullah 

Lembaga Pendidikan merupakan tempat 

berlangsungnya proses pendidikan yang meliputi 

segala aspek seperti pendidikan keluarga, pendidikan 

sekolah dan pendidikan masyarakat. 

Bentuk Lembaga Pendidikan  

Dalam kehidupan di masyarakat ada dua bentuk lembaga 

pendidikan diantaranya sebagai berikut : 

1. Lembaga Pendidikan Formal 

 Lembaga Pendidikan Formal merupakan jalur 

pendidikan terstruktur dan berkesinambungan yang 

terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah 

dan pendidikan tinggi. Contoh pendidikan formal 

adalah SD, SMP, SMA dan Perguruan Tinggi. Adapun 

ciri-ciri atau karakteristik pendidikan formal sebagai 

berikut:  

a. Kegiatan pembelajaran atau belajar mengajar 

umumnya dilakukan di dalam kelas atau ruangan 

b. Memiliki persyaratan usia serta pengelompokkan 

usia ke dalam kelas-kelas tertentu 

c. Memiliki jadwal yang sudah dirancang 

sebelumnya 

d. Materi pelajaran dibuat dan disusun berdasarkan 

kurikulum 

e. Proses belajar mengajar diatur secara tertib, 

terstruktur dan terkendalikan 

f. Memiliki sistem evaluasi, terdapat laporan hasil 

belajar (rapor) serta ada penghargaan yang 

diberikan dalam bentuk Sertifikat, Ijazah maupun 

Surat Tanda Tamat Belajar 
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g. Masa studi atau lamanya kegiatan belajar peserta 

didik dibatasi dalam kurun waktu tertentu 

2. Lembaga Pendidikan Non Formal 

Lembaga Pendidikan Non Formal merupakan lembaga 

pendidikan diluar pendidikan formal dan dapat 

dilakukan secara terstruktur dan berjenjang. Contoh 

lembaga pendidikan non formal adalah Lembaga 

Pendidikan Keterampilan (LPK). Adapun ciri-ciri atau 

karakteristik pendidikan  non formal sebagai berikut:  

a. Memiliki waktu belajar yang lebih singkat 

dibandingkan dengan pendidikan formal. 

b. Program dan kegiatan pendidikan disesuaikan 

dengan tuntutan pemenuhan kebutuhan belajar 

yang cenderung bersifat mendesak. 

c. Materi pelajaran yang diberikan bersifat praktis 

serta dapat segera dimanfaatkan. 

d. Pendidikan ini tidak mengenal kelas atau jenjang 

seperti halnya pendidikan formal. 

e. Waktu dan tempat belajar pendidikan non formal 

disesuaikan dengan situasi dan kondisi peserta 

didik serta lingkungannya. 

f. Tujuan adanya pendidikan non formal ini adalah 

untuk menaikkan status sosial ataupun 

menciptakan pekerjaan. 

3. Lembaga Pendidikan Informal 

Pendidikan Informal merupakan jenis pendidikan 

yang dilakukan dalam lingkungan keluarga serta 

lingkungan sekitar. Contoh pendidikan informal ini 

adalah sosialisasi orang tua kepada anak di lingkup 

keluarga Adapun ciri-ciri atau karakteristik 

pendidikan  informal sebagai berikut:  
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a. Pendidikan ini bersifat tidak mengikat ruang dan 

waktu 

b. Objeknya tidak formal seperti guru, namun cukup 

berupa anggota keluarga 

c. Tidak menggunakan metode tertentu dalam 

kegiatan belajarnya seperti halnya yang ada dalam 

dunia pendidikan formal. 

Fungsi dan Peranan Lembaga Pendidikan 

Secara umum fungsi lembaga pendidikan adalah 

membantu peserta didik untuk berinteraksi dengan 

berbagai lingkungan sekitarnya. Adapun 

peranan lembaga pendidikan yaitu sebagai tempat 

peserta didik belajar bergaul dengan teman sebaya, dan 

sebagai tempat peserta didik belajar mentaati peraturan 

sekolah, serta mempersiapkan peserta didik untuk 

menjadi anggota masyarakat yang berguna bagi agama, 

bangsa dan negara. 

1. Lembaga Pendidikan Keluarga 

Pendidikan keluarga merupakan lembaga pendidikan 

pertama dan utama. Dikatakan sebagai lembaga 

pendidikan pertama karena keluarga adalah tempat 

dimana anak pertama kali mendapat pendidikan, 

penanaman akhlak serta pandangan hidup sebagai 

dasar sikap maupun tingkah laku terhadap orang lain 

di lingkungan sekitarnya, sedangkan dikatakan 

utama karena hampir semua pendidikan awal yang 

diterima anak adalah dalam keluarga (Ihsan, 1995: 3). 

Selain itu keluarga juga akan mempengaruhi sifat dan 

tingkah laku anak karena anak akan sering 

mencontoh perilaku dari kedua orang tua dan anggota 

keluarga lainnya. Karenanya, keluarga dianggap 

sebagai salah satu lembaga pendidikan tertua, yang 

bersifat informal dengan tugas utamanya 



 

 

  

  

36 
 

menciptakan suasana yang edukatif dan meletakkan 

dasar-dasar nilai kebaikan, sehingga anak dapat 

tumbuh dan berkembang menjadi manusia 

sebagaimana tujuan dalam pendidikan. Adapun 

fungsi dari Lembaga Pendidikan Keluarga antara lain 

sebagai berikut:  

a. Pengalaman Pertama Masa Kanak-Kanak  

Pengalaman bagi seorang anak merupakan faktor 

yang sangat penting dalam perkembangan 

khususnya di dalam perkembangan pribadi 

seorang anak, sebab pengalaman masa kanak-

kanak akan memberi warna pada perkembangan 

anak di tahap selanjutnya 

b. Menjamin Kehidupan Emosional Anak 

Ada 3 hal yang menjadi dasar pembentukan 

emosioanal anak yaitu:  

1) Pemberian perhatian yang tinggi terhadap 

anak, misalkan menuruti kemauannya, 

mengontrol tingkah lakunya dan memberikan 

perhatian yang lebih. 

2) Memberikan rasa cinta dan kasih sayang yang 

wajar bagi anak, misalkan berbicara dengan 

lemah lembut, berperilaku yang 

menyenangkan dan berusaha menyelipkan 

nilai pendidikan ketika berinteraksi dengan 

anak. 

3) Memberikan contoh kebiasaan hidup yang 

bermanfaat bagi anak misalkan anak dilatih 

menumbuhkan sikap kemandirian dalam 

melaksanakan aktifitas sehari-hari 
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c. Menanamkan Dasar Pendidikan Moral 

Mampu menjadi suri tauladan yang baik bagi 

anak, misalkan mengajarkan tutur kata dan 

perilaku yang baik bagi anak-anaknya 

d. Memberikan Dasar Pendidikan Sosial 

Keluarga merupakan tempat awal bagi anak 

untuk mengenal nilai-nilai sosial. Di dalam 

keluarga, akan terjadi contoh kecil pendidikan 

sosial bagi anak. Misalkan memberikan 

pertolongan bagi anggota keluarga lain yang 

sedang butuh pertolongan, menjaga kebersihan 

dan keindahan dalam lingkungan sekitarnya. 

e. Peletakkan Dasar-dasar Keagamaan 

Masa kanak-kanak adalah masa paling baik 

dalam usaha menanamkan nilai dasar 

keagamaan. Kehidupan keluarga yang penuh 

dengan suasana keagamaan akan memberikan 

pengaruh besar kepada anak. Kebiasaan orang 

tua mengucapkan salam ketika akan masuk 

rumah merupakan contoh langkah bijaksana 

dalam upaya penanaman dasar religius anak. 

Dengan demikian akan terlihat jelas betapa 

pentingnya keluarga sebagai salah satu lembaga 

yang memberikan pendidikan kepada anak. 

Karena itulah banyak sekali pembelajaran yang 

diperoleh dari lingkungan keluarga. Pelajaran itu 

tentu ada yang tidak akan bisa kita dapatkan di 

sekolah. Dan yang paling penting pendidikan ini 

akan memperkuat hubungan antar anggota 

keluarga. 
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2. Lembaga Pendidikan Sekolah 

Terbatasnya kemampuan orang tua dalam mendidik 

anaknya, maka dipercayakanlah tugas mengajar itu 

kepada orang dewasa lain yang lebih ahli dalam 

lembaga pendidikan formal yaitu guru (Hasbullah, 

2003: 10). Sekolah merupakan lembaga sosial formal 

yang didirikan berdasarkan undang-undang yang 

bertujuan untuk mengetahui dan mengembangkan 

aspek kognitif, afektif dan psikomotorik yang ada pada 

peserta didik. Sekolah berperan sebagai wahana 

pendidikan, pengembangan dan pembinaan 

sumberdaya manusia sehingga menghasilkan 

individu yang berkemampuan secara intelektual dan 

skill yang mumpuni. Melalui sekolah, peserta didik 

memperoleh kesempatan mendapat pengetahuan, 

keahlian dan kemampuan dalam bidang tertentu serta 

pendidikan etika dan moral. Sekolah juga 

mengajarkan peserta didik mengenai nilai-nilai dan 

norma-norma di masyarakat yang lebih luas. Tidak 

hanya itu saja, di dalam sekolah peserta didik dilatih 

untuk mempraktikkan hal-hal yang telah ia pelajari di 

sekolah maupun di lingkungan keluarga. Karenanya, 

sekolah perlu dirancang dan dikelola dengan baik. 

Sekolah sebagai lembaga pendidikan formal memiliki 

beberapa karakteristik antara lain sebagai berikut:  

a. Diselenggarakan secara khusus dan dibagi atas 

jenis dan jenjang yang memiliki hubungan 

hierarkis.  

b. Usia anak didik di suatu jenjang pendidikan relatif 

homogen.  

c. Waktu pendidikan relatif lama sesuai dengan 

program pendidikan yang harus diselesaikan. 

d. Materi atau isi pendidikan lebih banyak bersifat 

akademis dan umum.  
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e. Adanya penekanan tentang kualitas pendidikan 

sebagai jawaban kebutuhan di masa yang akan 

datang.  

Selain memiliki karakteristik, proses pendidikan di 

sekolah juga memiliki sifat-sifat sebagai berikut:  

a. Tumbuh sesudah keluarga (pendidikan kedua), 

maksudnya sekolah memiliki tanggung jawab dari 

keluarga untuk mendidik anak-anak mereka 

b. Lembaga pendidikan formal, dalam arti memiliki 

program yang jelas, teratur dan resmi.  

c. Lembaga pendidikan tidak bersifat kodrati. 

Maksudnya hubungan antara guru dan murid 

bersifat dinas, bukan sebagai hubungan darah.  

Pada prisipnya, sekolah lahir dan berkembang secara 

efektif dan efisien dari oleh dan untuk masyarakat. 

Sekolah berkewajiban memberikan pelayanan kepada 

masyarakat dalam mendidik warga negara. 

Olehkarena itu, lembaga pendidikan sekolah memiliki 

peranan dalam hal mendidik, memperbaiki dan 

memperhalus tingkah laku anak didik yang sudah 

dimiliki sebelumnya. Adapun fungsi dari lembaga 

pendidikan sekolah antara lain sebagai berikut: 

a. Mengembangkan Kecerdasan Pikiran dan 

Memberikan Pengetahuan  

Sekolah bertugas melaksanakan pendidikan 

sesuai perkembangan kurikulum yang berlaku 

sehingga mengembangkan kemampuan berpikir 

dan keterampilan serta bakat yang dimiliki 

peserta didik secara menyeluruh 
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b. Spesialisasi  

Penerapan sistem sekolah mampu menggali 

kompetensi-kompetensi jenis keahlian peserta 

didik sehingga mampu bersaing dalam dunia 

kerja. 

c. Efisiensi 

Sekolah merupakan lembaga pendidikan yang 

berfungsi untuk melaksanakan pendidikan dan 

pengajaran di dalam masyarakat. 

d. Sosialisasi 

Sekolah merupakan tempat terjadi proses 

sosialisasi peserta didik dalam ukuran lingkungan 

kecil mereka. Sosialisasi merupakan proses 

perkembangan individu menjadi makhluk sosial 

yang mampu beradaptasi dengan masyarakat. 

e. Konservasi dan Transmisi Kultural 

Sekolah sebagai sarana pemeliharaan warisan 

budaya. Dapat dilakukan dengan pencarian dan 

penyampaian budaya pada peserta didik selaku 

generasi muda. 

f. Transisi dari rumah ke masyarakat.  

Sekolah menjadi tempat anak untuk melatih 

berdiri sendiri dan tanggung jawab anak sebagai 

persiapan untuk terjun ke masyarakat. 

g. Kontrol Sosial 

Sekolah mengajarkan kepada peserta didik untuk 

mampu mengendalikan diri dalam lingkungan 

sosial. Siap menerima perkembangan Ilmu 

Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK) dari waktu ke 

waktu. 
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Selain memiliki fungsi Lembaga Pendidikan Sekolah 

juga memiliki peranan antara lain sebagai berikut: 

a. Tempat anak didik belajar bergaul, baik 

sesamanya, dengan guru dan dengan karyawan. 

b. Tempat anak didik belajar mentaati peraturan 

sekolah. 

c. Mempersiapkan anak didik untuk menjadi 

anggota masyarakat yang berguna bagi agama, 

bangsa dan negara. 

Selanjutnya, sekolah sebagai lembaga pendidikan 

yang bersifat formal, maka sekolah memiliki fungsi 

pendidikan berdasarkan asas-asas tanggung jawab 

sebagai berikut:  

a. Tanggung jawab formal kelembagaan sesuai 

dengan fungsi dan tujuan yang ditetapkan 

menurut ketentuan-ketentuan yang berlaku, 

dalam hal ini Undang-undang Pendidikan, UUSPN 

Nomor 20 Tahun 2003.  

b. Tanggung jawab keilmuan berdasarkan bentuk, 

isi, tujuan dan tingkat pendidikan yang 

dipercayakan kepadanya oleh masyarakat dan 

bangsa. 

c. Tanggung jawab fungsional ialah tanggung jawab 

professional pengolah dan pelaksana pendidikan 

yang menerima ketetapan ini berdasarkan 

ketentuan-ketentuan jabatannya. 

Oleh karena itu, sekolah sebagai lembaga pendidikan 

kedua setelah keluarga bertugas membantu 

lingkungan keluarga mendidik dan mengajar serta 

memperbaiki dan memperluas wawasan dan tingkah 

laku anak didik. Sekolah memberi sumbangan yang 

tak terhingga nilainya bagi kelangsungan pendidikan 

dalam rangka mencerdaskan bangsa. Adapun 
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sumbangan sekolah bagi pendidikan anak antara lain 

sebagai berikut: 

a. Sekolah melaksanakan tugas mendidik maupun 

mengajar anak serta memperbaiki dan 

memperluas tingkah laku si anak didik yang 

dibawa dari keluarga. 

b. Sekolah mendidik maupun mengajar anak didik 

menjadi pribadi dewasa susila, sekaligus warga 

negara dewasa susila.  

c. Sekolah mendidik maupun mengajar anak didik 

menerima dan memiliki kebudayaan bangsa.  

d. Lewat bidang pengajaran, sekolah membantu 

anak didik mengembangkan kemampuan 

intelektual dan keterampilan kerja, sehingga anak 

didik memiliki keahlian untuk bekerja dan ikut 

membangun bangsa dan negara. 

Dengan melihat karakteristik fungsi dan peranan 

sekolah sebagai lembaga pendidikan kedua setelah 

keluarga, maka sekolah diharapkan dapat 

memberdayakan semua warga negara Indonesia 

berkembang menjadi manusia yang berkualitas, 

sehingga mampu dan proaktif menjawab tantangan 

zaman yang selalu berubah. 

3. Lembaga Pendidikan Masyarakat 

Dalam konteks lembaga pendidikan, masyarakat 

merupakan lingkungan ketiga setelah keluarga dan 

sekolah. Masyarakat diartikan sebagai sekumpulan 

orang yang menempati suatu daerah, diikat oleh 

pengalaman-pengalaman yang sama, memiliki 

sejumlah persesuaian dan sadar akan kesatuannya, 

serta dapat bertindak bersama untuk mencukupi 

krisis kehidupannya (Barnadib, 1986: 133). 

Masyarakat sebagai lingkungan/lembaga pendidikan 
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ketiga memiliki pengaruh besar terhadap 

perkembangan pribadi seseorang. Dalam hal ini, 

masyarakat mempunyai peranan penting dalam 

upaya ikut serta menyelenggarakan pendidikan, 

membantu pengadaan tenaga, biaya, sarana 

prasarana dan menyediakan lapangan kerja. 

Sebagaimana amanah Undang-Undang No. 20 Tahun 

2003 tentang SISDIKNAS pada Pasal 9 berbunyi 

“Masyarakat berkewajiban memberikan dukungan 

sumber daya dalam penyelenggaraan pendidikan.” 

Karenanya, partisipasi masyarakat membantu 

pemerintah dalam usaha mencerdaskan kehidupan 

bangsa sangat diharapkan.  

Tri pusat pendidikan (Keluarga, Sekolah, Masyarakat) 

saling berhubungan dan berpengaruh. Keterkaitan 

ketiga pusat pendidikan yaitu keluarga, sekolah, dan 

masyarakat masing-masing memiliki fingsi tersendiri 

dengan satu tujuan yaitu membantu pertumbuhan 

dan perkembangan peserta didik secara optimal, 

mencapai tujuan pendidikan yaitu menjadikan 

manusia yang seutuhnya, berjati diri, memiliki 

integritas, dan martabat. Agar fungsi pendidikan 

dapat tercapai dengan baik, harus terjadi kerjasama 

yang harmonis antara keluarga, sekolah, dan 

masyarakat. Adapun ciri-ciri Lembaga Pendidikan 

Masyarakat adalah sebagai berikut: 

a. Diselenggarakan dengan sengaja di luar sekolah 

b. Peserta umumnya mereka yang tidak bersekolah 

atau Drop Out (DO)  

c. Tidak mengenal jenjang dan program pendidikan 

untuk jangka waktu pendek 

d. Peserta tidak perlu homogen 
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e. Ada waktu belajar dan metode formal, serta 

evaluasi yang sistematis 

f. Isi pendidikan bersifat praktis dan khusus 

g. Keterampilan kerja sangat ditekankan sebagai 

jawaban terhadap kebutuhan 

Ada beberapa istilah yang diberikan kepada Lembaga 

Pendidikan Masyarakat sebagai jalur pendidikan luar 

sekolah yaitu:  

a. Pendidikan Sosial merupakan proses yang 

diusahakan dengan sengaja di dalam masyarakat 

untuk mendidik individu dan lingkungan sosial, 

supaya bebas dan bertanggung jawab 

b. Pendidikan Masyarakat merupakan pendidikan 

yang ditujukan kepada orang dewasa, termasuk 

pemuda di luar batas umur tertinggi, kewajiban 

belajar dan dilakukan di luar lingkungan dan 

sistem persekolahan resmi. 

c. Pendidikan Rakyat merupakan tindakan-tindakan 

atau pengaruh yang terkadang mengenai seluruh 

rakyat. 

d. Pendidikan Luar Sekolah merupakan pendidikan 

yang dilakukan di luar sistem persekolahan biasa. 

e. Mass Education merupakan pendidikan yang 

ditujukan kepada orang dewasa di luar 

lingkungan sekolah  

f. Adult Education merupakan pendidikan untuk 

orang dewasa yang mengambil umur batas 

tertinggi dari masa kewajiban belajar.  

g. Extension Education merupakan suatu bentuk 

dari adult education, yaitu pendidikan yang 

diselenggarakan di luar sekolah biasa, yang 

khusus dikelola oleh Perguruan Tinggi untuk 
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menyahuti hasrat masyarakat yang ingin masuk 

dunia Universitas, misalnya Universitas Terbuka.  

h. Fundamental Education merupakan pendidikan 

yang bertujuan membantu masyarakat untuk 

mencapai kemajuan sosial ekonomi, agar mereka 

dapat menempati posisi yang layak.  

Oleh karena itu, partisipasi masyarakat membantu 

pemerintah dalam usaha mencerdaskan kehidupan 

bangsa sangat diharapkan. Masyarakat sebagai 

lembaga pendidikan ketiga menjadi ajang 

pengoptimalan perkembangan dan aktualisasi diri 

setiap individu. 
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Konsep Peserta Didik 

Pengertian siswa atau peserta didik menurut ketentuan 

umum undang-undang RI No. 20 Tahun 2003 tentang 

Sistem Pendidikan Nasional adalah anggota masyarakat 

yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui 

proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, 

dan jenis pendidikan tertentu. Dengan demikian peserta 

didik adalah orang yang mempunyai pilihan untuk 

menempuh ilmu sesuai dengan cita-cita dan harapan 

masa depan. 

(Oemar Hamalik, 2009) mendefinisikan peserta didik 

sebagai suatu komponen masukan dalam sistem 

pendidikan, yang selanjutnya diproses dalam proses 

pendidikan, sehingga menjadi manusia yang berkualitas 

sesuai dengan tujuan pendidikan Nasional. (Abu Ahmadi, 

2009) mendefenisikan peserta didik adalah sosok 

manusia sebagai individu/pribadi (manusia seutuhnya). 

Individu di artikan "orang seorang tidak tergantung dari 

orang lain, dalam arti benar-benar seorang pribadi yang 

menentukan diri sendiri dan tidak dipaksa dari luar, 

mempunyai sifat-sifat dan keinginan sendiri". Sedangkan 

Hasbullah berpendapat bahwa siswa sebagai peserta didik 

merupakan salah satu input yang ikut menentukan 
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keberhasilan proses pendidikan. Tanpa adanya peserta 

didik, sesungguhnya tidak akan terjadi proses 

pengajaran. Sebabnya ialah karena peserta didiklah yang 

membutuhkan pengajaran dan bukan guru, guru hanya 

berusaha memenuhi kebutuhan yang ada pada peserta 

didik. 

Dalam proses pendidikan, peserta didik merupakan salah 

satu komponen manusiawi yang menempati posisi 

sentral. Peserta didik menjadi pokok persolan dan 

tumpuan perhatian dalam semua proses transformasi 

yang disebut pendidikan. Sebagai salah satu komponen 

penting dalam sistem pendidikan, peserta didik sering 

disebut sebagai bahan mentah (Raw Material). 

Dalam perspektif psikologis peserta didik adalah individu 

yang sedang berada dalam proses pertumbuhan dan 

perkembangan baik fisik maupun psikis menurut 

fitrahnya masing-masing. Sebagai individu yang tengah 

tumbuh dan berkembang, peserta didik memerlukan 

bimbingan dan pengarahan yang konsisten menuju ke 

arah titik optimal kemampuan fitrahnya. 

Dalam perspektif pedagogis peserta didik diartikan 

seabagai sejenis mahkluk “Homo Educandum”, makhluk 

yang menghajatkan pendidikan. Dalam pengertian ini 

peserta didik dipandang sebagai manusia yang memiliki 

potensi yang bersifat laten sehingga dibutuhkan binaan 

dan bimbingan untuk mengaktualisasikannya agar ia 

dapat menjadi manusia susila yang cakap. 

Dalam perspektif modern peserta didik berstatus sebagai 

subjek didik oleh karenanya, peserta didik adalah subjek 

atau pribadi yang otonom yang ingin diakui 

keberadaannya. Selaku pribadi yang memiliki ciri khas 

dan otonomi ia ingin mengembangkan diri secara terus 

menerus guna memecahkan masalah-masalah hidup 

yang dijumpai sepanjang hidupnya. 
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Ciri khas seorang peserta didik yang perlu dipahami oleh 

seorang pendidik ialah sebagai berikut;  

1. Individu yang memiliki potensi fisik dan psikis yang 

khas, sehingga merupakan insan yang unik. 

2. Individu yang sedang berkembang. 

3. Individu yang membutuhkan bimbingan individual 

dan perlakuan manusiawi. 

4. Individu yang memiliki kemampuan untuk mandiri 

Beberapa ciri khas peserta didik tersebut diatas harus 

diketahui dan dipahami mendalam oleh seorang pendidik 

sehingga dengan begitu ia dapat mengatur kondisi dan 

strategi yang relevan dengan kebutuhan peserta didik. 

Dari beberapa definisi diatas dapat disimpulkan bahwa 

peserta didik adalah seorang yang memiliki potensi dasar 

yang perlu dikembangkan melalui pendidikan baik secara 

fisik maupun psikis baik pendidikan itu dilakukan di 

lingkunan keluarga, sekolah, maupun di lingkungan 

masyarakat dimana anak tersebut berada.  

Hakikat Peserta Didik 

1. Peserta Didik Sebagai Manusia 

Sebelum mengkaji tuntas tentang peserta didik dalam 

relevansinya sebagai objek dan subjek belajar penting 

dipahami terlebih dahulu mengenai hakikat manusia 

sebab manusia adalah kunci dan soal utama. 

Bagaimana manusia itu bertingkah laku, apa yang 

menggerakkan manusia sehingga mampu 

mendinamisasikan dirinya dalam kehidupan. Dalam 

kegiatan pendidikan, pendidik harus memperlakukan 

peserta didik sebagai manusia berderajat paling tinggi 

dan paling mulia di antara makhluk-makhluk lainnya 

meskipun individu yang satu berbeda dari individu 

yang lainnya. Perlakuan pendidik terhadap mereka 
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tidak boleh dibedakan, pelayanan unggul perlu 

dilakukan untuk semua peserta didik. 

Dalam hal ini ada beberapa pandangan mengenai 

hakikat manusia yaitu;  

a. Pandangan Psikoanalitik.  

Para psikoanalis beranggapan bahwa manusia 

pada hakikatnya digerakkan oleh dorongan-

dorongan dari dalam dirinya yang bersifat 

instingtif. Tingkah laku individu ditentukan dan 

dikontrol oleh kekuatan psikologis yang memang 

sejak semula sudah ada pada setiap diri individu. 

Dalam hal ini individu tidak memegang kendali 

atau tidak menentukan atas nasibnya sendiri 

meskipun kita berpendapat bahwa kita 

mengontrol kehidupan kita sendiri namun dalam 

kenyataannya kita kurang mengontrol kekuatan 

yang membentuk kepribadian kita. Freud juga 

mengatakan bahwa kepribadian dewasa pada 

umumnya ditentukan oleh pengalaman masa 

kanak-kanak. 

b. Pandangan Humanistik 

Rogers tokoh dari pandangan humanistik 

berpendapat bahwa manusia selalu berkembang 

dan berubah untuk menjadi pribadi yang lebih 

maju dan sempurna. Manusia adalah individu 

dan menjadi anggota masyarakat yang dapat 

bertingkah laku secara memuaskan. Manusia 

digerakkan dalam hidupnya sebagian oleh rasa 

tanggungjawab sosial dan sebagian lagi oleh 

kebutuhan untuk mencapai sesuatu. Dalam 

pandangan humanistik, perilaku manusia tidak 

sepenuhnya ditentukan oleh lingkungan, manusia 

memiliki kehendak bebas dan oleh karenanya 

memiliki kemampuan untuk berbuat lebih banyak 
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bagi dirinya lebih dari yang diprediksikan oleh 

psikoanalisis maupun behavioris. 

c. Abraham Maslow berpendapat semua manusia 

dilahirkan dengan kebutuhan-kebutuhan 

instingtif. Kebutuhan-kebutuhan universal ini 

mendorong kita tumbuh dan berkembang untuk 

mengaktualisasikan diri kita sejauh kemampuan 

kita. Dan apakah nanti potensi kita dipenuhi atau 

diaktualisasikan tergantung pada kekuatan-

kekuatan individual dan sosial yang memajukan 

atau menghambat aktualisasi diri.  

d. Pandangan Martin Buber 

Tokoh Martin Buber berpendapat bahwa hakikat 

manusia tidak dapat dikatakan “ini” atau “itu”. 

Manusia merupakan suatu keberadaan yang 

berpotensi namun dihadapkan pada kesemestaan 

alam sehingga manusia itu terbatas. Keterbatasan 

ini bukanlah keterbatasan yang esensial tetapi 

keterbatasan factual. Ini berarti bahwa apa yang 

akan dilakukan tidak dapat diramalkan. 

e. Pandangan Behavioristik 

Pandangan dari kaum behavioristik pada 

dasarnya menganggap bahwa manusia 

sepenuhnya adalah makhluk reaktif yang tigkah 

lakunya dikontrol oleh faktor - faktor yang datang 

dari luar. Faktor lingkungan inilah yang 

merupakan penentu tunggal dari tingkah laku 

manusia. Dengan demikian kepribadian individu 

dapat dikembalikan kepada hubungan antara 

individu dengan lingkungannya. Hubungan diatur 

oleh hukum-hukum belajar seperti misalnya 

adanya teori pembiasaan (conditioning) dan 

peniruan. 
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2. Peserta Didik Sebagai Subjek Belajar 

Siswa atau peserta didik adalah salah satu komponen 

manusiawi yang menempati posisi sentral dalam 

proses belajar mengajar. Relevan dengan uraian 

diatas bahwa siswa atau peserta didik menjadi pokok 

persoalan dan sebagai tumpuan perhatian. Didalam 

proses belajar mengajar peserta didik sebagai pihak 

yang ingin meraih cita-cita memiliki tujuan dan 

kemudian ingin mencapainya secara optimal. 

Peserta didik menjadi faktor penentu sehingga 

menuntut dan dapat mempengaruhi segala sesuatu 

yang diperlukan untuk mencapai tujuan belajarnya. 

Jadi dalam proses belajar mengajar yang diperhatikan 

pertama kali adalah peserta didik, bagaimana 

keadaan dan kemampuannya, baru setelah itu 

menentukan komponen-komponen lain meliputi 

bahan apa yang diperlukan, bagaimana cara yang 

tepat untuk bertindak, alat dan fasilitas apa yang 

cocok dan mendukung, semua itu harus disesuaikan 

dengan keadaan dan karakteristik siswa. Itulah 

sebabnya siswa atau peserta didik merupakan subjek 

belajar. 

Oleh karena itu, peserta didik harus diperlakukan dan 

memperlakukan dirinya bukan sebagai objek, tetapi 

sebagai subjek yang aktif dalam kegiatan belajar 

mengajar. Ia adalah manusia yang di dalam proses 

belajar mengajar mengalami proses perubahan untuk 

menjadikan dirinya sebagai individu yang mempunyai 

kepribadian dan kemampuan tertentu. Bantuan guru, 

orang tua dan masyarakat dalam hal ini sangat 

menentukan. 

Peserta didik secara kodrat telah memiliki potensi dan 

kemampuan-kemampuan tertentu hanya saja belum 

mencapai tingkat optimal. Oleh karena itu lebih tepat 
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kalau mereka dikatakan sebagai subjek dalam proses 

belajar mengajar sehingga siswa disebut sebagai 

subjek belajar yang secara aktif berupaya 

mengembangkan berbagai potensi tersebut dengan 

bantuan seorang guru. 

3. Perkembangan Peserta Didik 

Secara etimologis perkembangan berasal dari kata 

kembang yang berarti maju menjadi lebih baik. Secara 

terminilogis perkembangan diartikan sebagai sebuah 

proses kualitatif yang mengacu pada penyempurnaan 

fungsi sosial dan psikologis dalam diri seseorang dan 

berlangsung sepanjang hidup manusia. 

(Nagel, 2013) mendefenisikan perkembangan 

merupakan dimana terdapat struktur yang 

terorganisasikan dan mempunyai fungsi-fungsi 

tertentu, oleh karena itu bilamana terjadi perubahan 

struktur baik dalam organisasi maupun dalam bentuk 

akan mengakibatkan perubahan fungsi. 

Kasiram menegaskan bahwa perkembangan 

mengandung makna adanya pemunculan sifat-sifat 

yang baru yang berbeda dari sebelumnya 

mengandung arti bahwa perkembangan merupakan 

perubahan sifat individu menuju kesempurnaan yang 

merupakan penyempurnaan dari sifat-sifat 

sebelumnya. 

Kaum tradisional berpandangan bahwa 

perkembangan lebih ditekankan pada kematangan, 

pertumbuhan, perubahan yang ekstrem selama bayi, 

anak-anak dan remaja. Selama perubahan selama 

masa dewasa dan penurunan pada usia lanjut kurang 

mendapat perhatian. Sedangkan kaum kontemporer 

berpandangan bahwa Perkembangan manusia 

ditekankan pada perkembangan rentang hidup (Life-

Span), yakni perubahan yang terjadi selama rentang 
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kehidupan mulai dari konsepsi sampai dengan 

meninggal. 

Perkembangan dapat pula diartikan sebagai suatu 

proses perubahan dalam diri individu atau organisme 

baik fisik (jasmani) maupun psikis (rohani) menuju 

tingkat kedewasaan atau kematangan yang 

berlangsung secara sistematis, progresif, dan 

berkesinambungan. 

Perubahan berlangsung sistematis, progresif dan 

berkesinambungan maksudnya, perubahan dalam 

perkembangan menjadi lebih maju, meningkat, 

mendalam atau meluas baik fisik maupun psikis 

berlangsung secara beraturan atau berurutan bukan 

kebetulan. Perkembangan tersebut bersifat saling 

ketergantungan atau saling mempengaruhi antara 

bagian-bagian organisme (fisik dan psikis) dan 

merupakan satuan harmonis. 

Ada tiga faktor dominan yang mempengaruhi proses 

perkembangan individu yaitu, faktor pembawaan 

(Heredity) yang bersifat alamiah (Nature), faktor 

lingkungan (Invironment) yang merupakan kondisi 

yang memungkinkan berlangsungnya proses 

perkembangan dan faktor waktu yaitu saat-saat 

tibanya masa peka atau kematangan (Maturation). 

Selanjutnya, yang tidak kalah penting untuk 

dipahami selain beberapa konsep perkembangan 

peserta didik diatas adalah beberapa teori-teori 

perkembangan lain yang relevan yang diantaranya 

adalah; 

a. Teori Nativisme 

Kaum nativisme (Schopenhouer) ini berpendirian 

bahwa perkembangan anak ditentukan oleh 

pembawaannya sedangkan pengaruh lingkunan 
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hidupnya hanya sedikit saja. Baik buruknya 

perkembangan anak sepenuhnya tergantung pada 

pembawaannya. 

b. Teori Empirisme 

Kaum empiris (John Lock) berpendirian bahwa 

perkembangan anak sepenuhnya tergantung pada 

faktor lingkungan, sedang faktor bakat tidak ada 

pengaruhnya. Dasar pikiran yang digunakan ialah 

bahwa pada waktu dilahirkan jiwa anak dalam 

keadaan suci, bersih seperti kertas putih yang 

belum ditulisi sehingga dapat ditulisi menurut 

kehendak penulisnya. Pendapat ini terkenal 

dengan nama teori tabularasa. 

c. Teori Konvergensi 

Teori ini merupakan perpaduan antara 

pandangan nativisme dan empirisme yang 

keduanya dipandang sangat berat sebelah. Aliran 

ini berpendapat bahwa perkembangan anak 

dihasilkan dari kerja sama antara kedua faktor 

yaitu pembawaan dan lingkungan. Seorang anak 

pada waktu dilahirkan telah membawa potensi 

yang akan berkembangang maka lingkungan yang 

memungkinkan potensi-potensi tersebut 

berkembangan dengan baik. 

d. Teori Rekapitulasi 

Menurut teori rekapitulasi perkembangan 

individu merupakan ulangan dari perkembangan 

sejenisnya. Teori rekapitulasi dikemukakan oleh 

Stanley Hall. Sebagai pakar biologi dia 

berpendapat bahwa perkembangan jasmani 

individu merupakan ulangan dari pertumbuhan 

jenisnya. 
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e. Teori Naturalisme 

Teori natularisme dipelopori oleh J.J. Rousseau. 

Menurutnya manusia pada dasarnya baik ia jadi 

buruk dan jahat karena pengaruh kebudayaan. 

Maka dari itu ia menganjurkan supaya kembali 

kepada alam dan menjauhkan diri dari pengaruh 

kebudayaan. Pendidikan yang baik ialah memberi 

kebiasaan kepada anak untuk berkembang 

menurut kodrat yang baik. Dalam pendidikan 

guru tidak boleh menghukum tetapi hukuman 

harus diberikan oleh alam sendiri. Teori yang 

dikemukakan oleh J.J. Rousseau berkaitan 

dengan anak dalam kontek pendidikan adalah 

lemah sebab tidak semua kebudayaan memberi 

pengaruh baik 

f. Tut Wuri Handayani 

Melihat pesan dalam kata “Tut Wuri Handayani” 

yakni “Tut Wuri” berarti mengikuti dari belakang, 

dan “Handayani” berarti mendorong, memotivasi 

atau membangkitkan semangat maka dapat 

disimpulkan bahwa aliran ini mengakui akan 

adanya pembawaan, bakat ataupun potensi – 

potensi yang ada pada anak sejak dilahirkan. 

Dengan kata “Tut wuri” berarti si pendidik 

diharapkan dapat melihat, menemukan, dan 

memahami bakat atau potensi - potensi apa yang 

timbul dan terlihat pada anak didik untuk 

selanjutnya dapat dikembangkan dengan 

memberikan motivasi atau dorongan kearah 

pertumbuhan yang sewajarnya dari potensi – 

potensi tersebut. 

Jika dikomparasikan antara aliran yang digagas oleh 

Ki Hajar Dewantara, seorang pakar pendidikan 

berkebangsaan Indonesia dengan beberapa aliran 
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diatas maka dapat disimpulkan bahwa aliran 

“Tutwuri Handayani” hampir sama dengan aliran 

konvergensi dari William Stern yang berpendapat 

bahwa perkembangan anak ditentukan oleh interaksi 

antara potensi-potensi bawaan yang dimiliki seorang 

anak dengan lingkungannya. 

Kesimpulannya adalah bahwa perkembangan anak 

dalam segala aspek yang dimilikinya selain 

dipengaruhi faktor internal berupa potensi yang 

dianugerahkan Tuhan kepada anak juga ditentukan 

oleh faktor eksternal yakni lingkungan tempat anak 

tinggal. Seorang anak yang tinggal didalam 

lingkungan yang sehat dan potensial mendukung 

mereka berkembang kearah yang lebih baik dan 

menjadikannya pribadi yang baik begitupun 

sebaliknya. 

Fase-Fase Perkembangan Peserta Didik 

Fase perkembangan adalah penahapan atau periodeisasi 

rentang kehidupan manusia yang ditandai oleh ciri-ciri 

atau pola tingkah laku tertentu. Berdasarkan hasil 

penelitian para ahli terlihat bahwa dasar yang digunakan 

untuk mengkaji periodeisasi perkembangan anak ternyata 

berbeda-beda. Secara garis besarnya terdapat empat 

dasar pembagian fase-fase perkembangan ini, yaitu: (1) 

fase perkembangan berdasarkan ciri-ciri biologis, (2) 

konsep didaktis, (3) ciri-ciri psikologis, dan (4) konsep 

tugas perkembangan. Berikut penjelasannya: 

1. Periodeisasi Perkembangan Berdasarkan Ciri-ciri 

Biologis 

Periodeisasi perkembangan ini diantaranya 

dikemukakan oleh: 

a) Aristoteles (384-322 S.M) 
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Ia membagi masa periodeisasi perkembangan 

selama 21 tahun dalam 3 masa, yaitu: 

1) Fase anak kecil (0-7 tahun), fase ini diakhiri 

dengan pergantian gigi. 

2) Fase anak sekolah (7-14 tahun), fase ini 

dimulai dari tumbuhnya gigi baru sampai 

timbulnya gejala berfungsinya kelenjar-

kelenjar kelamin. 

3) Fase remaja (pubertas) 14-21 tahun, disebut 

masa peralihan diri anak menjadi orang 

dewasa. Fase ini dimulai dari bekerjanya 

kelenjar-kelenjar kelamin sampai akan 

memasuki masa dewasa. 

b) Maria Montessori 

Menurut Maria, pembagian fase-fase 

perkembangan meliputi: 

1) Periode I (0-7 tahun), yaitu periode 

penangkapan dan pengenalan dunia luar 

dengan paca indra. 

2) Periode II (7-12 tahun), yaitu periode abstrak 

dimana anak-anak mulai menilai perbuatan 

manusia atas dasar baik dan buruk. 

3) Periode III (12-18 tahun), yaitu periode 

penemuan diri dan kepekaan sosial. 

4) Periode IV (18 keatas), yaitu periode pendidikan 

tinggi. 

c) Elizabeth B. Hurlock 

Elizabeth B. Hurlock membagi perkembangan 

individu berdasarkan konsep biologis atas 5 fase, 

yaitu: 
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1) Fase prenatal (sebelum lahir), mulai konsepsi 

sampai proses kelahiran. 

2) Fase infancy (orok/masa kecil), mulai lahir 

sampai usia 14 hari. 

3) Fase babyhood (bayi), mulai dari 2 minggu 

sampai sekitar umur 2 tahun. 

4) Fase childhood (anak-anak), mulai usia 2 

tahun sampai usia pubertas. 

5) Fase adolessence (remaja), mulai usia 11 

tahun sampai usia 21 tahun, yang dibagi atas 

tiga masa: 

a) Fase pre adolescence: mulai usia 11 dan 

13 tahun untuk wanita dan usia sekitar 

setahun kemudian untuk laki-laki. 

b) Fase early adolescence: mulai dari usia 

13-14 tahun sampai 16-17 tahun. 

c) Fase late adolescence: masa-masa akhir 

dari perkembangan seseorang atau 

hampir bersamaan dengan masa ketika 

seseorang tegah menempuh perguruan 

tinggi. 

2. Fase Perkembangan Berdasarkan Konsep Didaktis 

Dasar yang digunakan untuk menentukan pembagian 

fase ini adalah materi dan cara mendidik anak pada 

masa-masa tertentu. Pembagian ini diantaranya 

dikemukakan oleh Johann Amos Comenius (seorang 

ahli pendidikan di Moravia). Pembagian tersebut 

adalah: 

a. 0-6 tahun: sekolah ibu, merupakan masa 

mengembangkan alatalat indra dan memperoleh 

pengetahuan dasar di bawah asuhan ibu. 
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b. 6-12 tahun: sekolah anak, merupakan masa anak 

mengembangkan daya ingatanya dibawah 

pendidikan sekolah rendah. 

c. 12-18 tahun: sekolah bahasa Latin (sekolah 

remaja), merupakan masa mengembangkan daya 

pikirannya dibawah pendidikan sekolah 

menengah. Pada masa ini mulai diajarkan bahasa 

latin sebagai bahasa asing. 

d. 18-24 tahun: sekolah tinggi dan pengembaraan, 

merupakan masa mengembangkan kemauannya 

dan memilih suatu lapangan hidup yang 

berlangsung di bawah perguruan tinggi. 

Karakteristik dan Perbedaan Peserta Didik  

Sebagai manusia yang berpotensi maka di dalam diri 

peserta didik ada suatu daya yang dapat tumbuh dan 

berkembang di sepanjang usianya. Potensi peserta didik 

sebagai daya yang tersedia, sedang pendidikan sebagai 

alat yang ampuh untuk mengembangkan daya itu. Bila 

peserta didik adalah sebagai komponen inti dalam 

kegiatan pendidikan, maka merekalah sebagai pokok 

persoalan dalam interaksi edukatif. Oleh karena itu untuk 

mengembangkan berbagai potensi-potensi tersebut 

seorang pendidik terlebih dahulu harus memahami 

karakteristik peserta didiknya dengan baik. Karakteristik 

yang harus dipahami tersebut diantaranya adalah: 

1. Peserta didik adalah individu yang memiliki potensi 

fisik dan psikis yang khas sehingga ia merupakan 

insan yang unik. Potensi-potensi khas yang 

dimilikinya ini perlu dikembangkan dan 

diaktualisasikan sehingga mampu mencapai taraf 

perkembangan yang optimal. 

2. Peserta didik adalah individu yang sedang 

berkembang. Artinya, peserta didik tengah mengalai 
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perubahan-perubahan dalam dirinya secara wajar, 

baik yang ditunjukkan kepada diri sendiri maupun 

diarahkan pada penyesuaian dengan lingkungannya. 

3. Peserta didik adalah individu yang membutuhkan 

bimbingan dan perlakuan manusiawi. Sebagai 

individu yang sedang berkembang maka proses 

pemberian bantuan dan bimbingan perlu mengacu 

pada tingkat perkembangannya. 

4. Peserta didik adalah individu yang memiliki 

kemampuan untuk mandiri. Dalam 

perkembangannya peserta didik memiliki 

kemampuan untuk berkembang kearah kedewasaan. 

Di samping itu, dalam diri peserta didik juga terdapat 

kecendrungan untuk melepaskan diri dari 

ketergantungan pada pihak lain. Karena itu, setahap 

demi setahap orang tua atau pendidik perlu 

memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk 

mandiri dan bertanggung jawab sesuai dengan 

kepribadiannya sendiri. 

Menurut Sutari Imam Barnadib, Suwarno, dan Siti 

Mechati peserta didik memiliki karakteristik tertentu 

yakni; 

1. Belum memiliki pribadi dewasa susila sehingga masih 

menjadi tanggung jawab pendidik (Guru). 

2. Masih menyempurnakan aspek tertentu dari 

kedewasaannya sehingga menjadi tanggung jawab 

pendidik. 

3. Memiliki sifat-sifat dasar manusia yang sedang 

berkembang secara terpadu yaitu kebutuhan biologis, 

rohani, sosial, intelegensi, emosi, kemampuan 

berbicara, anggota tubuh untuk bekerja, latar 

belakang sosial, latar belakang biologis, serta 

perbedaan individual. 
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Bermacam-macam karakteristik peserta didik tersebut 

diatas harus dipahami dengan baik oleh seorang pendidik 

agar proses pelaksanaan interaksi edukatif menjadi 

mudah. Kegagalan-kegagalan menciptakan interaksi 

edukatif yang kondusif berpangkal dari kedangkalan 

pemahaman guru terhadap karakteristik peserta didik 

sebagai individu. Bahan, Metode, Sarana atau alat dan 

evaluasi tidak dapat berperan lebih banyak bila pendidik 

mengabaikan aspek-aspek peserta didik. Ini penting agar 

dapat mempersiapkan segala sesuatunya secara akurat 

sehingga tercipta interaksi edukatif yang kondusif, efektif 

dan efisien. 

Selanjutnya peserta didik selain mempunyai karakteristik 

yang unik juga mempunyai perbedaan antara satu dengan 

lainnnya. Setiap anak merupakan pribadi tersendiri atau 

pribadi unik, setiap anak berbeda di dunia ini tidak ada 

dua orang anak yang benar-benar sama walaupun mereka 

anak kembar yang berasal dari satu sel telur (Identical-

twins) ini disebabkan karena perdedaan faktor indogen 

(Pembawaan) dan exsogen (Lingkungan). Perbedaan 

tersebut meliputi segi jasmani, intelegensi, sosial, bakat, 

minat, lingkungan dan lain-lain. 

Adanya perbedaan individual ini mempunyai nilai yang 

besar bagi kemajuan hidup manusia. Kemajuan-

kemajuan dalam banyak lapangan hidup manusia justru 

ditimbulkan oleh orang-orang yang mempunyai pendirian, 

kesanggupan dan pikiran yang orisinil yang lain dari pada 

yang lain. Inisiatif persorangan yang mencapai jalan-jalan 

baru sering membawa kebahagiaan kepada umat manusia 

walaupun pada mulanya mereka kadang-kadang 

ditentang oleh orang lain. 

Secara garis besar perbedaan-perbedaan tersebut 

terklasifikasi menjadi dua yaitu perbedaan secara vertikal 

dan perbedaan secara horizontal. Perbedaan vertikal 

adalah perbedaan individu dalam aspek jasmaniah, 
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seperti bentuk, tinggi, besar, kekuatan dan sebagainya. 

Sedangkan perbedaan horizontal adalah perbedaan 

individu dalam aspek mental, seperti tingkat kecerdasan, 

bakat, minat, ingatan, emosi, tempramen dan sebagainya. 

Garry mengkategorikan perbedaan individual dimaksud 

kedalam bidang-bidang berikut: 

1. Perbedaan fisik mencakup usia, tingkat dan berat 

badan, jenis kelamin, pendengaran, penglihatan dan 

kemampuan bertindak. 

2. Perbedaan sosial termasuk status ekonomi, agama, 

hubungan keluarga dan suku. 

3. Perbedaan kepribadian termasuk watak, motif, minat, 

dan sikap. 

4. Perbedaan intelegensi dan kemampuan dasar. 

5. Perbedaan kecakapan atau kepandaian di sekolah. 
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5 
KONSEP PENDIDIK ATAU GURU  

Popi Purwanti 

Universitas Indraprasta PGRI 

 

Pengertian Konsep Pendidik 

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, konsep 

merupakan gambaran mental dari objek, proses, 

kepahaman, rancangan keinginan yang telah dipikirkan. 

Di dalam perencanaan kegiatan yang matang tersebut 

terdapat suatu gagasan atau ide yang akan dilaksanakan 

atau dilakukan oleh kelompok maupun individu tertentu. 

Agar segala kegiatan berjalan dengan sistematis dan 

lancar, dibutuhkan suatu perencanaan yang mudah 

dipahami dan dimengerti (Marsela & Supriatna, 2019). 

Perencanaan yang matang menambah kualitas dari 

kegiatan tersebut. 

Pendidik, peserta didik dan tujuan utama pendidikan 

merupakan komponen utama dalam pendidikan, ketiga 

komponen tersebut merupakan komponen yang satu jika 

hilang salah satu dari komponen tersebut maka hilang 

pula hakikat pendidikan tersebut. Hakikat pendidik dan 

peserta didik inilah yang perlu menjadi bahan 

pengetahuan sebagai landasan untuk melakukan 

kegiatan transformasi ilmu pengetahuan kepada peserta 

didik yang merupakan sebagai obyek dalam penanaman 

nilai moral, sosial, intelektual, keterampilan dan spiritual. 

Pendidik merupakan pelaku utama dalam tujuan dan 
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sasaran pendidikan yaitu membentuk manusia yang 

berkepribadian dan dewasa (Sumiati, 2017). 

Konsep pendidik atau guru secara terbatas adalah sebagai 

satu sosok individu yang berada di depan kelas. Dalam 

arti luas adalah seorang yang mempunyai tugas tanggung 

jawab untuk mendidik peserta didik dalam 

mengembangkan kepribadiannya, baik berlangsung di 

sekolah maupun di luar sekolah. Pendidik merupakan 

orang yang memiliki peran penting dalam kehidupan. Hal 

ini disebabkan karena ia memiliki tanggung jawab untuk 

menentukan arah pendidikan.  

Pengertian Pendidik/Guru 

Menurut UU No.20 tahun 2003 pendidik adalah tenaga 

kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru, dosen, 

konselor, pamong belajar, widyaiswara, tutor, instruktur, 

fasilitator, dan sebutan lain yang sesuai dengan 

kekhususannya, serta berpartisipasi dalam 

menyelenggarakan pendidikan. Secara umumnya 

pendidik adalah orang yang memiliki tanggungjawab 

mendidik, bila dipersempit pengertian pendidik adalah 

guru yang dalam hal ini di suatu lembaga sekolah (Ramli, 

2015). Guru bagi masyarakat awan selama ini dipahami 

sebagai orang yang pekerjaannya mengajar, namun 

pergeseran pengertian guru dari orang yang pekerjaannya 

mengajar menjadi pendidik professional (Suprihatin, 

2015). Pendidik profesional menurut UU Guru dan Dosen 

No.14 tahun 2005 adalah orang 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. Menurut UU 

No.20 Tahun 2003, Pasal 39 ayat 2 Pendidik merupakan 

tenaga profesional yang bertugas merencanakan dan 

melaksanakan proses pembelajaran, menilai hasil 
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pembelajaran, melakukan pembimbingan dan pelatihan, 

serta melakukan penelitian dan pengabdian kepada 

masyarakat, terutama bagi pendidikan pada perguruan 

tinggi. Guru mempunyai peranan yang amat strategis dan 

urgen dalam keseluruhan upaya pendidikan (Samat, 

2022). 

Pendidik harus memiliki kualifikasi akademik dan 

kompetensi sebagai agen pembelajaran, sehat jasmani 

dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk 

mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Kualifikasi 

akademik yang dimaksudkan adalah tingkat pendidikan 

minimal yang harus dipenuhi oleh seorang pendidik yang 

dibuktikan dengan ijazah dan/atau sertifikat keahlian 

yang relevan sesuai ketentuan perundang-undangan yang 

berlaku. Kompetensi sebagai agen pembelajaran pada 

jenjang pendidikan dasar dan menengah serta pendidikan 

anak usia dini meliputi (Febriana, 2021): 

1. Kompetensi pedagogik; kemampuan seorang guru 

dalam memahami peserta didik, perancangan dan 

pelaksanaan pembelajaran, pengembangan peserta 

didik, dan evaluasi hasil belajar peserta didik untuk 

mengaktualisasi potensi yang mereka miliki 

2. Kompetensi kepribadian; kemampuan kepribadian 

yang mantap, berakhlak mulia, arif, berwibawa serta 

menjadi teladan bagi peserta didik, mantap, stabil, 

dewasa, arif dan bijaksana, mengevaluasi kinerja 

sendiri, serta mengembangkan diri secara 

berkelanjut. 

3. Kompetensi profesional; penguasaan terhadap materi 

pembelajaran dengan lebih luas dan mendalam. 

Mencakup penguasaan terhadap materi kurikulum 

mata pelajaran dan substansi ilmu yang menaungi 

materi pembelajaran dan menguasai struktur serta 

metodologi keilmuannya. 
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4. Kompetensi sosial; kemampuan guru sebagai bagian 

dari masyarakat untuk berkomunikasi dan bergaul 

secara efektif dengan peserta didik, sesama pendidik, 

tenaga kependidikan, orang tua/wali peserta didik, 

dan masyarakat sekitar 

Guru adalah salah satu unsur manusia dalam proses 

pendidikan di sekolah sekaligus memegang tugas dan 

fungsi ganda, yaitu sebagai pengajar dan sebagai 

pendidik. Sebagai pengajar guru hendaknya mampu 

menuangkan sejumlah bahan pelajaran ke dalam otak 

anak didik, sedangkan sebagai pendidik guru diharapkan 

dapat membimbing dan membina anak didik agar menjadi 

manusia susila yang cakap, aktif, kreatif, dan mandiri 

(Mas,2008). 

Berdasarkan pengertian dari beberapa disimpulkan 

bahwa pengertian pendidik/guru adalah seorang yang 

bisa mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, 

melatih, menilai dan mengevaluasi peserta didik. 

Jenis Pendidik 

1. Orangtua 

Pendidikan pertama anak adalah dari rumah. 

Sedangkan pendidik pertama adalah orangtua. 

Setelah anak lahir, orang tua (ayah dan ibu), dengan 

secara wajar alamiah dan kodrati mereka menjadi 

pendidik. Orangtua secara wajar langsung menjadi 

pendidik karena pada kenyataannya anak lahir dalam 

keadaan tidak berdaya. Ketidakberdayaan anak 

terutama dalam dua hal, yaitu tidak berdaya untuk 

mengurus dirinya sendiri, dan tidak berdaya untuk 

mengembangkan diri sendiri. Karena itu memerlukan 

bantuan orang lain, dan tentunya harus orang 

dewasa. 
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Orangtua adalah pendidik formal secara umum 

pengertian pendidik formal merupakan pendidik yang 

ditetapkan secara resmi oleh lembaga pendidikan yang 

diselenggarakan di sekolah-sekolah pada umumnya. 

Jalur pendidikan ini mempunyai jenjang pendidikan 

yang jelas, mulai dari pendidikan dasar, pendidikan 

menengah, sampai pendidikan tinggi. Adapun 

pendidik yang digolongkan ke dalam pendidik formal 

ini antara lain guru, dosen dan guru besar. 

2. Guru 

Guru adalah mereka yang diberi tugas dan berprofesi 

menjadi pendidik, misalnya guru di sekolah. Untuk 

menjadi seorang pendidik, ada beberapa hal yang 

harus dimiliki seorang guru secara umum: 

a. Memiliki kedewasaan. 

b. Mampu menjadi teladan bagi murid. 

c. Mampu menghayati kehidupan anak, serta 

bersedia membantunya. 

d. Mampu mengikuti keadaan kejiwaan dan 

perkembangan anak didik. 

e. Mampu mengenal masing-masing anak sebagai 

pribadi. 

f. Memiliki pribadi yang terpuji. 

Dalam UU No 14 tahun 2005 disebutkan guru 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.  

Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan 

dengan tugas utama mentransformasikan, 

mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu 
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pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, 

penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Guru 

besar atau profesor yang selanjutnya disebut profesor 

adalah jabatan fungsional tertinggi bagi dosen yang 

masih mengajar di lingkungan satuan pendidikan 

tinggi. 

Pendidik informal adalah pendidik pertama yang 

memberikan pengetahuan dan pengalaman kepada 

peserta didik, misalnya keluarga dan lingkungan. 

Pendidikan informal berbentuk kegiatan belajar 

secara mandiri yang dilakukan secara sadar dan 

bertanggung jawab. 

Pendidik non formal adalah pendidik yang 

memberikan pendidikan diluar jalur pendidikan 

formal namun dilaksakan secara terstruktur dan 

berjenjang. Dalam pendidikan nonformal, ada 

macam-macam istilah untuk pendidik dan tenaga 

kependidikan. Sebutlah, pengajar, pembimbing, 

pelatih, instruktur, penguji, pengelola, penyelenggara, 

teknisi, sumber belajar, pustawan, laboran, penilik, 

dan lain-lain. Sasaran pendidik non formal ialah 

warga negara yang tidak sempat mengikuti atau 

menyelesaikan pendidikan pada jenjang tertentu 

dalam pendidikan formal. Disamping itu sasaran 

pendidik formal adalah pendidik bagi warga 

masyarakat yang memerlukan layanan pendidikan 

yang berfungsi sebagai pengganti, penambah, 

dan/atau pelengkap pendidikan formal dalam rangka 

mendukung pendidikan sepanjang hayat (Kamil, 

2007).  

Pendidikan nonformal adalah jalur pendidikan di luar 

pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara 

terstruktur dan berjenjang. Pendidikan nonformal 

paling banyak terdapat pada usia dini, selain itu ada 

juga berbagai kursus, diantaranya kursus musik, 
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bimbingan belajar dan sebagainya. Pendidikan 

nonformal diselenggarakan bagi warga masyarakat 

yang memerlukan layanan pendidikan yang berfungsi 

sebagai pengganti, penambah, dan/atau pelengkap 

pendidikan formal dalam rangka mendukung 

pendidikan sepanjang hayat. Pendidikan nonformal 

berfungsi mengembangkan potensi peserta didik 

dengan penekanan pada penguasaan pengetahuan 

dan keterampilan fungsional serta pengembangan 

sikap dan kepribadian profesional. Pendidikan 

nonformal meliputi pendidikan kecakapan hidup, 

pendidikan anak usia dini, pendidikan kepemudaan, 

pendidikan pemberdayaan perempuan, pendidikan 

keaksaraan, pendidikan keterampilan dan pelatihan 

kerja. Pendidikan kesetaraan meliputi Paket A, Paket 

B dan Paket C, serta pendidikan lain yang ditujukan 

untuk mengembangkan kemampuan peserta didik 

seperti: Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM), 

lembaga kursus, lembaga pelatihan, kelompok 

belajar, majelis taklim, sanggar, dan lain sebagainya, 

serta pendidikan lain yang ditujukan untuk 

mengembangkan kemampuan peserta didik. 

Kriteria Pendidik/Guru  

Guru sangat memerlukan beraneka ragam pengetahuan 

dan ketrampilan yang memadai yakni sesuai dengan 

tuntutan zaman dan kemajuan sains dan teknologi. 

Kriteria pendidik/guru berdasarkan UU No. 14 tahun 

2005 tentang pendidik/guru, maka pendidik harus 

memiliki (Sulfehmi,2019): 

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

2. Memiliki kualifikasi pendidikan dan latar belakang 

pendidikan yang sesuai dengan bidang tugasnya. 
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3. Memiliki kompetensi yang diperlukan sesuai dengan 

bidang tugasnya. 

4. Mematuhi kode etik profesi. 

5. Memiliki hak dan kewajiban dalam melaksanakan 

tugas. 

6. Memperoleh penghasilan yang ditentukan sesuai 

dengan prestasi kerjanya. 

7. Memiliki kesempatan untuk mengembangkan 

profesinya secara berkelanjutan. 

8. Memperoleh perlindungan hukum dalam 

melaksanakan tugas profesionalnya, 

9. Memiliki organisasi profesi yang berbadan hukum. 

Menurut Roestiyah N.K, (1989) bahwa guru dalam 

mendidik anak didik bertugas untuk: 

1. Menyerahkan kebudayaan kepada anak didik berupa 

kepandaian, kecakapan, dan pengalaman-

pengalaman. 

2. Membentuk kepribadian anak yang harmonis, sesuai 

cita-cita dan dasar negara kita pancasila. 

3. Menyiapkan anak menjadi warga negara yang baik 

sesuai undang-undang pendidikan. 

4. Sebagai perantara dalam belajar. 

5. Guru adalah sebagai pembimbing, untuk membawa 

anak didik kearah kedewasaan, tidak dapat 

membentuk anak menurut sekehendaknya. 

6. Guru sebagai penghubung antar sekolah dan 

masyarakat. Anak nantinya akan hidup dan bekerja. 

7. Sebagai penegak disiplin. 

8. Guru sebagai administrator dan manajer. 
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9. Pekerjaan guru sebagai suatu profesi. 

10. Guru sebagai perencana kurikulum. 

11. Guru sebagai pemimpin (guidance worker). 

12. Guru sebagai sponsor dalam kegiatan anak anak. 

Kriteria Guru Profesional  

Profesi guru adalah jabatan profesional yang memiliki 

tugas pokok dalam proses pembelajaran. Uraian tugas 

pokok tersebut mencakup keseluruhan unsur proses 

pendidikan dan peserta didik. Tugas pokok itu hanya 

dapat dilaksanakan secara profesional bila persyaratan 

profesional yang ditetapkan terpenuhi. Di Indonesia 

sangat membutuhkan guru profesional demi 

meningkatkan mutu pendidikan. Di tangan guru lah, 

generasi muda Indonesia akan menentukan bangsa 

Indonesia supaya menjadi bangsa yang besar.  

Di era Industri 4.0 ini, peningkatan profesionalisme di 

kalangan guru sangat diharapkan. Hal ini bertujuan 

supaya pendidikan dapat dilakukan sesuai 

perkembangan zaman (Anwar, 2018). Pasalnya, tantangan 

pendidikan di abad ke-21 ini semakin berat. Oleh karena 

itu, Anda harus mengetahui kriteria guru profesional, 

supaya bisa menginspirasi anak didik.  

Berikut ini beberapa kriteria guru professional: 

1. Adil 

Dalam konteks guru profesional, adil berarti tidak 

berpihak pada satu sisi atau kelompok tertentu. 

Seorang guru harus mampu menyikapi setiap siswa 

dengan karakter dan kemampuan yang beragam. 

Dengan kata lain, jadilah sosok yang objektif, bukan 

subjektif. 

 



 

 

  

  

78 
 

2. Terbuka 

Untuk memperbaiki karakter siswa, guru terlebih 

dahulu harus melakukan perbaikan. Maka, guru 

profesional harus bisa menerima pertanyaan, kritik, 

dan masukan dari siswa. Dengan terus 

berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi, 

guru harus bisa berpikiran terbuka. Karena generasi 

sekarang setiap anak memiliki keunikan dan bisa 

sukses di kemampuannya masing-masing. 

3. Menjadi Contoh 

Siswa biasanya mencontoh, maka guru harus menjadi 

pribadi yang dapat memberikan contoh baik. Dengan 

Anda memberi contoh siswa tentu perlahan-lahan 

akan memiliki kesadaran untuk melakukan hal 

serupa. Hal ini juga akan mendewasakan siswa. 

Misalnya saja tentang membuang sampah. Ketimbang 

menegurnya dengan kata-kata saja, akan lebih baik 

jika Anda pun mencontohkannya dengan tindakan. 

4. Bijaksana 

Guru yang profesional bisa bijak dalam mengambil 

keputusan, menyikapi masalah, maupun bertindak. 

Hasilnya, siswa akan lebih menghormati. 

5. Fleksibel 

Menjadi guru harus punya prinsip, baik dalam nilai-

nilai keseharian maupun pengetahuan. Namun, 

dalam menyampaikannya akan lebih baik jika guru 

dapat fleksibel alias tidak kaku. Guru yang profesional 

mampu menyesuaikan dengan kondisi, 

perkembangan, sifat, kemampuan, dan latar belakang 

siswa. 

6. Peka 

Guru yang profesional dapat mengerti, memahami, 

dan melihat dengan perasaan kondisi siswa.  Mulai 

dari ekspresi wajah, gerak-gerik, nada suara, dan 
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sebagainya. Dengan begitu, guru dapat segera 

memahami apa yang dialami oleh siswa. Hal ini juga 

harus diimbangi dengan sikap cepat tanggap untuk 

menanggulanginya. 

7. Memahami Proses 

Kegiatan belajar mengajar memang sebuah proses. 

Proses ini tidak selalu dilalui dengan cepat untuk 

masing-masing siswa. Maka, penting sekali untuk 

mengerti arti berproses. Oleh karena itu, guru harus 

memahami karakter masing-masing siswa. Dan, 

bersabarlah dengan hal itu. Jika seorang siswa gagal 

memahami, cobalah untuk tetap menghargai setiap 

usaha yang telah dilakukannya. Kalau perlu, tetap 

puji sambil memperbaiki. Apabila hanya fokus pada 

kegagalan, maka akan memicu kemalasan, dan 

motivasi belajar siswa pun ikut turun. 

8. Pengendalian Diri 

Seorang guru yang profesional dapat mengendalikan 

emosinya. Ia tahu bagaimana, kapan, dan di mana 

harus menyatakan emosinya. 

9. Konsisten 

Konsistensi adalah salah satu hal penting. Jika 

sedikit-sedikit berubah alias plin-plan, tentu akan 

berpengaruh pada tingkat respect siswa kepada 

gurunya. Cobalah untuk tegas dan berwibawa dengan 

menerapkan disiplin positif. Bisa jadi ada perubahan, 

tapi dapat menjelaskannya dengan masuk akal. 

10. Memahami Jiwa Peserta Didik 

Jadilah guru yang mengerti sifat dasar jiwa manusia, 

kekurangan, serta cara menanganinya. Latar 

belakang bukan psikologi namun, guru dapat terus 

upgrade skill dengan membaca buku-buku tentang 

psikologi siswa atau mengikuti webinar untuk guru. 

Dengan memahami jiwa siswa, secara tak langsung 
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dapat membentuk karakter baik. Ingatlah, menjadi 

guru bukan hanya mengajar saja, tetapi juga 

mendidik, membimbing, dan mengarahkan. 

Adapun tugas guru sebagai profesi adalah sebagai berikut 

(Hully, 2012): 

1. Membantu peserta didik untuk mengembangkan 

seluruh potensinya sehingga tumbuh dan 

berkembang dengan total dan sempurna 

2. Membantu anak belajar sehingga kemampuan 

intelektualnya tumbuh dengan menguasai berbagai 

ilmu pengetahuan, keterampilan, pengalaman, nilai, 

dan sikap 

3. Menyampaikan berbagai ilmu pengetahuan kepada 

peserta didik dengan menggunakan pendekatan dan 

metodologi yang penuh dengan kreativitas sehingga 

kreativitas peserta didik tumbuh dan berkemban 

4.  Menanamkan berbagai nilai-nilai dalam diri peserta 

didik sehingga melekat dan tumbuh menjadi satu 

dengan perilaku peserta didik setiap hari 

5. Membangun watak dan kepribadian peserta didik 

menjadi orang yang memiliki watak dan kepribadian 

tertentu yang diperlukan oleh masyarakat luas 

6. Mengajar peserta didik bagaimana berhubungan 

dengan orang lain, dan 

7. Mengembangkan peserta didik menjadi orang yang 

berakhlak mulia. 

Penjelasan guru sebagai pendidik profesional ketimbang 

sebagai orang yang pekerjaannya mengajar dengan 

kemampuan tenaga professional. Siswa akan terdorong 

untuk belajar manakala mereka memiliki motivasi untuk 

belajar. 1) Kuatnya kemauan untuk berbuat, 2) Jumlah 

waktu yang disediakan untuk belajar, 3) Kerelaan 

meninggalkan kewajiban atau tugas yang lain, 4) 

Ketekunan dalam mengerjakan tugas (Suprihatin, 2015). 
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Indikator kinerja guru dapat dilihat dari keberhasilan 

mengajar, membimbing, mengarahkan siswa sesuai 

dengan goal desain pembelajaran yang telah dirancang 

sebelumnya. Hal ini dapat diukur dari kemampuan siswa 

memahami materi pelajaran, kemampuan siswa 

mengerjakan tugas dan hasil belajar (Sudrajat, 2020).  

Guru   perlu   bersungguh-sungguh   dan   tanggap   

terhadap   perubahan-perubahan   dan perkembangan 

yang terjad d masyarakat, khususnya dalam bidang 

pendidikan.  Hal tersebut dimaksudkan agar wawasan 

guru bertambah, serta kemampuan atau kompetensinya 

dibidang pendidikan semakin meningkat, tidak hanya 

kemampuan mengajar di kelas tetapi juga mampu tampil 

di tengah-tengah masyarakat dalam rangka   membimbing 

dan memberikan pandangan-pandangan yang bermanfaat 

dari segi moral maupun spiritual. 

Perilaku Inovasi Guru 

Perilaku inovatif guru adalah tindakan/tingkah laku yang 

tampak dari seorang guru dalam mengeksplorasi peluang, 

menghasilkan ide, mempromosikan ide, merealisasikan 

ide, dan melakukan refleksi dalam pekerjaan 

profesionalnya sebagai hasil akumulasi dari kerja fisik 

dan kognitif dalam rangka meningkatkan efektivitas 

pencapaian mutu pembelajaran dan pendidikan (Ningrum 

& Abdullah, 2021). Perilaku inovatif sangat terkait dengan 

keberlanjutan untuk menghadapi tantangan 

pembangunan. Duradoni dan Fabio (2019:1-3) 

mengemukakan bahwa perilaku inovatif sangat 

diperlukan dalam menghadapi tantangan berkelanjutan 

di abad-21, selain memperpanjang kesuksesan sebuah 

organisasi. Perilaku inovatif diperlukan untuk memenuhi 

tujuan proyek yang berkelanjutan serta untuk mencapai 

pertumbuhan dan pengayaan pekerjaan. Perilaku inovatif 

dari anggota organisasi menjadi faktor kunci keberhasilan 

dan keberlanjutan organisasi di abad ke-21. 
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Prayudhayanti (2014:23) membagi proses inovatif ke 

dalam 3 fase, yaitu: 

1. Fase generating ideas. Fase ini berkaitan dengan 

keterlibatan individu dalam membentuk dan 

menghasilkan gagasan untuk memerbaiki produk, 

proses, dan layanan yang ada sehingga tercipta 

produk, proses, dan layanan yang baru.  

2. Fase harvesting ideas. Fase ini berkaitan dengan 

pelibatan sekumpulan orang untuk 

mengumpulkan gagasan yang telah ada untuk 

kemudian dievaluasi kelemahan dan kelebihannya. 

3. Fase developing and implementating ideas. Fase ini 

merupakan fase mengembangkan gagasan-

gagasan yang telah terkumpul berdasarkan hasil 

evaluasi untuk dapat diimplementasikan di 

lapangan. 

Guru berperan penting dalam pendidikan karena figur 

guru sangat menentukan maju mundurnya pendidikan. 

Diperlukan rasa memiliki dari setiap guru agar dapat 

mengimplementasikan hal tersebut sehingga mampu 

mendorong perilaku inovatif guru yang nantinya akan 

berdampak positif terhadap kualitas pendidikan. Perilaku 

inovatif guru dapat ditingkatkan dengan memberikan 

kebebasan kepada guru dalam memberikan pengajaran 

kepada anak didik melalui kreativitas dan inovasi yang 

dimiliki. 
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6 
ALIRAN-ALIRAN PENDIDIKAN 

Restio Sidebang 

Universitas Quality 

 

Pendahuluan  

Pendidikan membantu manusia untuk menghadapi 

tantangan hidup. Perkembangan dunia pendidikan pada 

perkembangan zaman saat ini menghasilkan inovasi baru 

dengan terciptanya teknologi-teknologi yang canggih, yang 

dapat membantu manusia disadari ataupun tidak 

disadari. Hal tersebut dapat dikatakan pendidikan 

berkontribusi dalam perkembangan zaman modern.  

Redja Mudyahardjo membagi pengertian pendidikan 

menjadi dua, yaitu pengertian pendidikan secara luas dan 

pengertian pendidikan secara sempit. Pendidikan 1) 

Pendidikan secara luas, artinya hidup. Pendidikan 

menjadi segala pengalaman belajar yang berlangsung 

seumur hidup atau pendidikan sepanjang hayat (Life 

Long Education); 2) pendidikan secara sempit, artinya 

sekolah. Pendidikan merupakan proses pengajaran yang 

diselenggarakan di sekolah sebagai lembaga pendidikan 

yang formal. Berdasarkan pengertian tersebut dapat 

dikatakan pendidikan dialami oleh semua manusia baik 

sepanjang hayat maupun secara formal dalam sebuh 

lembaga pendidikan. 
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Pendidikan yang berkembang saat ini tidak lepas dari 

aliran-aliran pendidikan yang telah ada sebelumnya. 

Aliran-aliran pendidikan muncul sejak manusia hidup 

sebagai makhluk sosial dalam suatu kelompok yang 

diharapkan dengan problem regenerasi bagi 

keturunannya. Aliran pendidikan dapat dimaknai sebagai 

suatu upaya untuk memperbaiki martabat manusia.  

Aliran-aliran pendidikan adalah pemikiran-pemikiran 

yang membawa pembaharuan dalam dunia pendidikan. 

Pemikiran tersebut berlangsung seperti suatu diskusi 

berkepanjangan, yakni pemikiran-pemikiran terdahulu 

selalu ditanggapi dengan pro dan kontra oleh pemikir 

berikutnya, sehingga timbul pemikiran yang baru, dan 

demikian seterusnya. Agar diskusi berkepanjangan itu 

dapat dipahami, perlu aspek dari aliran-aliran itu yang 

harus dipahami. Oleh karena itu setiap calon tenaga 

kependidikan harus memahami berbagai jenis aliran 

pendidikan, sehingga memiliki wawasan historis untuk 

dapat mengaitkan kondisi masa lampau dengan tuntutan 

dan kebutuhan hidup yang akan datang. Dalam dunia 

pendidikan setidaknya terdapat 2 macam aliran 

pendidikan, yaitu aliran klasik dan aliran modern.  

Aliran Pendidikan Klasik 

Aliran-aliran pendidikan telah dimulai sejak awal hidup 

manusia, karena setiap kelompok manusia selalu 

dihadapkan dengan generasi muda keturunannya yang 

memerlukan pendidikan yang lebih baik dari orang 

tuanya (Tirtarahardja & Sulo, 2005) 

Pemikiran tentang aliran-aliran pendidikan telah dimulai 

dari zaman Yunani kuno sampai kini, dikenal dengan 

istilah rumpun aliran klasik dan aliran baru. Beberapa 

rumpun aliran klasik adalah aliran empirisme, nativisme, 

naturalisme, dan konvergensi. Sampai saat ini aliran 
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aliran tersebut masih sering digunakan yang disesuaikan 

dengan perkembangan zaman. 

1. Aliran Empirisme 

Empirisme berasal dari kata empire, artinya 

pengalaman. Tokoh utama aliran empirisme ialah 

John Locke (1632-1704). Nama asli aliran ini adalah 

“The School of British Empiricism” (aliran empirisme 

Inggris). Namun aliran ini lebih berpengaruh terhadap 

para pemikir Amerika Serikat, sehingga melahirkan 

sebuah aliran filsafat bernama “environmentalisme” 

(aliran lingkungan) dan psikologi bernama 

“environmental psychology” (psikologi lingkungan) 

yang relatif masih baru (Syah, 2002). Selain Locke, 

terdapat juga ahli pendidikan lain yang mempunyai 

pandangan hampir sama, yaitu Helvatus, ahli filsafat 

Yunani yang berpendapat, bahwa manusia dilahirkan 

dengan jiwa dan watak yang hampir sama yaitu suci 

dan bersih. 

Locke memiliki pandangan bahwa anak yang baru 

dilahirkan ibaratnya meja lilin putih bersih yang 

masih kosong belum terisi tulisan apa-apa, sehingga 

aliran ini disebut aliran Tabularasa, yang berarti meja 

lilin putih. Masa perkembangan anak menjadi dewasa 

itu sangat dipengaruhi oleh lingkungan atau 

pengalaman dan pendidikan yang diterimanya sejak 

kecil.  

Pada dasarnya manusia itu bisa dididik apa saja 

menurut kehendak lingkungan (dalam arti luas), 

pengalaman dari lingkungan itulah yang menentukan 

pribadi seseorang (Ahmadi & Uhbiyati, 1991; Thoib, 

2008). 

Kaum empiris ini terkenal dengan nama optimisme 

paedagogis, karena upaya pendidikan hasilnya sangat 

optimis dapat mempengaruhi perkembangan anak, 
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sedangkan pembawaan tidak berpengaruh sama 

sekali (Suryabrata, 2002; Purwanto, 2004). Aliran ini 

menyebutkan bahwa pertumbuhan dan 

perkembangan anak ditentukan sepenuhnya oleh 

faktor-faktor pengalaman yang berada di luar diri 

manusia, baik yang sengaja di desain melalui 

pendidikan formal maupun pengalaman-pengalaman 

tidak disengaja yang diterima melalui pendidikan 

informal, non formal, dan alam sekitar.  

Menurut aliran ini, lingkunganlah yang berperan 

dalam proses pendidikan, diantaranya adalah 

lingkungan sekolah, keluarga, dan masyarakat. Aliran 

empirisme berkembang luas di dunia Barat terutama 

Amerika Serikat. Aliran ini dalam perkembangannya 

menjelma menjadi aliran/teori belajar behaviorisme 

yang dipelopori oleh William James dan Large. 

2. Aliran Nativisme 

Nativisme berasal dari kata Nativus yang berarti 

kelahiran. Teori ini muncul dari filsafat nativisma 

(terlahir) dari kata sebagai suatu bentuk dari filsafat 

idealisme dan menghasilkan suatu pandangan bahwa 

perkembangan anak ditentukan oleh hereditas, 

pembawaan sejak lahir, dan faktor alam yang kodrati.  

Pelopor aliran Nativisme adalah Arthur Schopenhauer 

(1788-1880) seorang filsuf Jerman  (Ilyas,1997). Aliran 

nativisme menyatakan bahwa perkembangan 

seseorang merupakan produk dari pembawaan yang 

berupa bakat. Bakat yang merupakan pembawaan 

seseorang akan menentukan nasibnya. Aliran ini 

merupakan kebalikan dari aliran empirisme. Orang 

yang “berbakat tidak baik” akan tetap tidak baik, 

sehingga tidak perlu dididik untuk menjadi baik. 

Orang yang “berbakat baik” akan tetap baik dan tidak 

perlu dididik, karena ia tidak mungkin akan 



 

 

  

  

89 
 

terjerumus menjadi tidak baik. Berlawanan dengan 

aliran empirisme.  

Aliran nativisme mengesampingkan peranan 

lingkungan sosial, pembinaan dan pendidikan. 

Nativisme menganggap pendidikan dan lingkungan 

boleh dikatakan tidak berarti, tidak mempengaruhi 

perkembangan anak didik, kecuali hanya sebagai 

wadah dan memberikan rangsangan saja. Apabila 

seorang anak berbakat jahat, maka ia akan menjadi 

jahat, begitu pula sebaliknya. Apabila seorang anak 

mempunyai potensi intelektual rendah maka akan 

tetap rendah (Djumransjah, 2004).  

Pandangan ini dikenal dengan pesimisme paedagogis, 

karena sangat pesimis terhadap upaya dan hasil 

pendidikan. Sebagaimana telah dijelaskan 

sebelumnya, aliran nativisme menolak dengan tegas 

adanya pengaruh eksternal. Pendidikan tidak 

berpengaruh sama sekali dalam membentuk manusia 

menjadi baik, kalau kita menginginkan manusia 

menjadi baik, maka yang perlu dilakukan adalah 

memperbaiki kedua orang tuanya karena merekalah 

yang mewariskan faktor-faktor bawaan kepada anak-

anaknya. 

Beberapa tokoh yang berhubungan dengan aliran 

nativisme adalah Rochacher, Rosear, dan Basedow. 

Rochacher mengatakan bahwa manusia adalah hasil 

proses alam yang berjalan menurut hukum tertentu. 

Manusia tidak dapat mengubah hukum-hukum 

tersebut. Rosear mengatakan Aliran Pendidikan 

bahwa manusia tidak dapat dididik. Pendidik malah 

akan merusak perkembangan anak. Pendidikan 

menurut nativisme adalah persoalan yang 

membiarkan atau membebaskan pertumbuhan anak 

secara takdirnya. 
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Faktor perkembangan manusia dalam teori nativisme, 

yaitu  

1. faktor genetik, faktor gen kedua orangtua sangat 

menentukan kemampuan anak, contoh jika orang 

tua memiliki bakat bernyanyi, maka persentase 

anaknya juga memiliki bakat bawaan tersebut 

besar. 

2. Faktor Kemampuan anak, faktor yang menjadikan 

seorang anak mengetahui potensi yang terdapat 

dalam dirinya. Faktor ini lebih nyata karena anak 

dapat mengembangkan potensi yang ada dalam 

dirinya. Contohnya adalah adanya kegiatan 

ekstrakurikuler di sekolah yang mendorong setiap 

anak untuk mengembangkan potensi yang ada 

dalam dirinya sesuai dengan bakat dan minatnya. 

3. Faktor pertumbuhan anak, faktor yang mendorong 

anak mengetahui bakat dan minatnya di setiap 

pertumbuhan dan perkembangan secara alami 

sehingga jika pertumbuhan anak itu normal maka 

dia kan bersikap enerjik, aktif, dan responsive 

terhadap kemampuan yang dimiliki. Sebaliknya, 

jika pertumbuhan anak tidak normal maka anak 

tersebut tidak bisa mengenali bakat dan 

kemampuan yang dimiliki. 

Adapun aliran Nativisme, secara umum sangat 

dipengaruhi oleh pandangan-pandangan dari aliran 

Idealisme, terlihat dari konsepsi dasarnya tentang 

hakikat manusia itu sendiri. Menurut aliran 

Nativisme ini, manusia mempunyai potensi yang 

menentukan pertumbuhan dan perkembangan dalam 

proses penerimaan pengetahuan. Potensi tersebut 

merupakan “gabungan” dari hereditas orang tuanya 

maupun “bakat/pembawaan” yang berasal dari 

dirinya sendiri. 
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3. Aliran Naturalisme 

Naturalisme berasal dari kata Natur atau natura 

artinya alam, atau dibawa sejak lahir. Aliran 

naturalisme disebut ada persamaannya dengan aliran 

nativisme (beberapa ahli menyebut dengan istilah 

“sama”, “hampir sama” dan “senada”).  

Aliran Naturalisme dipelopori oleh Jean Jaquest 

Rousseau (1712-1778). Ia mengatakan, “Segala 

sesuatu adalah baik ketika ia baru keluar dari alam, 

dan segala sesuatu menjadi jelek manakala ia sudah 

berada di tangan manusia ”.  Aliran ini berpendapat 

bahwa pendidikan hanya memiliki kewajiban memberi 

kesempatan kepada anak untuk tumbuh dengan 

sendirinya. Pendidikan hendaknya diserahkan kepada 

alam. Kekuatan alam akan mengajarkan kebaikan-

kebaikan yang terlahir secara alamiah sejak kelahiran 

anak tersebut. 

Pendidikan hanya dapat berbuat menjaga agar 

pembawaan yang baik pada anak tidak menjadi rusak 

akibat campur tangan masyarakat. Dengan kata lain 

Rousseaue menginginkan perkembangan anak 

dikembalikan ke alam yang mengembangkan 

anak secara wajar karena hanya alamlah yang paling 

tepat menjadi guru. 

Pada saat anak menjadi remaja hendaknya diajarkan 

agama dan moral yang semata-mata sebagai alasan 

alamiah semata (Munib, 2008). Sejalan dengan 

pendapat nativisme mempunyai pandangan bahwa 

setiap anak lahir mempunyai pembawaan “baik”. 

Namun pembawaan baik tersebut akan menjadi rusak 

karena pengaruh lingkungan, sehingga naturalisme 

sering pula disebut negativisme (Sumitro, 2005). 

Sebaiknya pendidik membiarkan anak berkembang 

sesuai dengan pembawaan sejak lahir dan proses 
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pendidikan diserahkan saja kepada alam. Hal ini 

dimaksudkan pembawaan baik tidak menjadi rusak 

oleh tangan manusia melalui proses dan kegiatan 

pendidikan. Seperti diketahui, gagasan naturalisme 

yang menolak campur tangan pendidikan, sampai 

saat ini malahan terbukti sebaliknya, yakni 

pendidikan sangat dibutuhkan pada era globalisasi 

saat ini.  

Aliran naturalisme didukung oleh tiga aliran besar 

yaitu realisme, empirisme dan rasionalisme. Pada 

dasarnya, semua penganut naturalisme merupakan 

penganut realisme, tetapi tidak semua penganut 

realisme merupakan penganut naturalisme. 

4. Aliran Konvergensi  

Aliran konvergensi berasal dari kata convergence 

merupakan gabungan antara aliran empirisisme 

dengan aliran nativisme. Aliran konvergensi pada 

umumnya diterima secara luas sebagai pandangan 

yang tepat dalam memahami tumbuh-kembang 

manusia, waluapun pada tahap perkembangan  

Tokoh pelopor aliran konvergensi oleh William Stern 

(1871-1939) telah menggabungkan pandangan yang 

dikenal dengan teori atau aliran konvergensi. 

Aliran ini ingin mengompromikan dua macam aliran 

yang eksterm, yaitu aliran empirisme dan aliran 

nativisme, dijelaskan pembawaan dan lingkungan 

sama 

pentingnya, kedua-duanya sama berpengaruh 

terhadap hasil perkembangan anak didik. Stern 

berpendapat bahwa pembawaan dan lingkungan 

merupakan dua garis yang menuju kepada suatu titik 

pertemuan (garis pengumpul). 
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Pandangan aliran konvergensi menyebutkan faktor 

yang memengaruhi tinggi rendahnya mutu hasil 

perkembangan siswa pada dasarnya terdiri atas dua 

macam:  

a. faktor internal, faktor yang terdapat dalam diri 

siswa, seeprti pembewaan dan potensi psikologis 

tertentu yang turut mengembangkan dirinya 

sendiri 

b. faktor eksternal, faktor yang berasal dari luar diri 

siswa, seperti lingkungan (lingkungan pendidikan) 

dan pengalaman siswa berinteraksi dengan 

lingkungannya. 

Menurut aliran konvergensi perkembangan pribadi 

merupakan hasil proses kerjasama antara potensi 

hereditas (internal) dan lingkungan (eksternal). Jadi 

menurut aliran konvergensi: (1) pendidikan dapat 

diberikan kepada semua orang, (2) pendidikan diartikan 

sebagai pertolongan yang diberikan kepada peserta didik 

untuk mengembangkan pembawaannya yang baik dan 

mencegah pembawaan yang buruk, (3) hasil pendidikan 

tergantung dari pembawaan dan lingkungan. 

Aliran Pendidikan Modern 

Pemikiran berkembangnya pendidikan dari aliran klasik 

memunculkan aliran pendidikan modern sesuai dengan 

kebutuhan manusia. Masa filsafat modern diawali dengan 

munculnya Renaissance sekitar abad 15 dan 16 M, kata 

“renaissance” berarti kelahiran kembali. Yang dimaksud 

dengannya adalah usaha untuk menghidupkan kembali 

kebudayaan klasik (Yunani Romawi). Era renaissance 

ditandai dengan tercurahnya perhatian pada berbagai 

bidang kemanusiaan baik sebagai individu maupun 

sosial. 
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Aliran pendidikan modern adalah pembagian dalam 

sejarah Filsafat Barat yang menjadi tanda berakhirnya era 

skolastisisme. Waktu munculnya filsafat modern adalah 

abad ke-17 hingga awal abad ke-20 di Eropa Barat dan 

Amerika Utara. Filsafat Modern ini pun dimulai sejak 

munculnya rasionalisme lewat pemikiran Descafilrtes, 

seorang filsuf terkemuka pada zaman Modern. 

Terdapat lima macam aliran pendidikan modern, yaitu 

progresivisme, esensialisme, rekonstruksionalisme, 

perennialisme, dan idealisme (Mudyaharjo, 2001). Berikut 

penjelasannya: 

1. Aliran Progresivisme 

Aliran progresivisme menyatakan bahwa manusia 

mempunyai kemampuan-kemampuan yang dapat 

menghadapi serta mengatasi masalah yang bersifat 

menekan, ataupun masalah-masalah yang bersifat 

mengancam dirinya.  Aliran Progresivisme merupakan 

pendidikan yang berpusat pada siswa dan memberi 

keleluasaan siswa untuk berkreativitas. Aliran ini 

memandang bahwa peserta didik mempunyai akal 

dan kecerdasan. Hal itu ditunjukkan dengan fakta 

bahwa manusia mempunyai kelebihan jika dibanding 

makhluk lain. 

Manusia memiliki sifat dinamis dan kreatif yang 

didukung oleh kecerdasannya sebagai bekal 

menghadapi dan memecahkan masalah. Peningkatan 

kecerdasan menjadi tugas utama pendidik, yang 

secara teori mengerti karakter peserta didiknya. 

Peserta didik tidak hanya dipandang sebagai kesatuan 

jasmani dan rohani, namun juga termanifestasikan di 

dalam tingkah laku dan perbuatan yang berada dalam 

pengalamannya. Jasmani dan rohani, terutama 

kecerdasan, perlu dioptimalkan. Artinya, peserta didik 

diberi kesempatan untuk bebas dan sebanyak 
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mungkin mengambil bagian dalam kejadian-kejadian 

yang berlangsung di sekitarnya, sehingga suasana 

belajar timbul di dalam maupun di luar sekolah. 

Aliran ini mengutamakan pendidikan di sekolah 

berpusat pada anak (student-centered), sebagai reaksi 

terhadap pelaksanaan pendidikan yang berpusat pada 

guru (teacher-centered). 

Progresivisme lahir pada sekitaran abad ke 20 

merupakan filsafat yang bersumber dari aliran filsafat 

pragmatisme yang diperkenalkan oleh John Dewey 

(1859-1952) dan William James (1842-1910). John 

Dewey mengatakan di dalam teori pendidikan 

Progresivismenya, lebih menekankan kepada peserta 

didiknya dan minat peserta didik daripada mata 

pelajarannya sendiri. Terlebih seorang William James 

menekankan untuk membebaskan ilmu jiwa dan 

menempatkan posisinya di atas dasar ilmu perilaku. 

Metode pembelajaran dalam progresivisme tidak 

menghendaki adanya mata pelajaran yang diberikan 

terpisah, melainkan harus terintegrasi dalam unit. 

Dengan demikian core curriculum mengandung ciri-

ciri integrated curriculum, metode yang diutamakan 

yaitu problem solving. 

Didasarkan pada mata pelajaran yang terintegrasi 

dalam unit, diharapkan anak dapat berkembang 

secara fisik maupun psikis dan dapat menjangkau 

aspek kognitif, afektif, maupun psikomotor. 

Sistem pendidikan progresivisme diantaranya: 

a. Sistem belajar aktif 

b. Sistem memantau aktivitas belajar 

c. Sistem riset ilmiah 

d. Pendidikan terpusat pada anak (Shorof, 2021) 
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2. Aliran Esensialisme 

Esensialisme modern dalam pendidikan adalah 

gerakan pendidikan yang memprotes gerakan 

progresivisme terhadap nilai-nilai yang tertanam 

dalam warisan budaya/sosial. 

Tokoh pelopor aliran esensialisme oleh Georg Wilhelm 

Friedrich Hegel (1770 – 1831).  Georg Wilhelm 

Friedrich Hegel mengemukakan adanya sintesa 

antara ilmu pengetahuan dan agama menjadi suatu 

pemahaman yang menggunakan landasan spiritual. 

Sebuah penerapan yang dapat dijadikan contoh 

mengenai sintesa ini adalah pada teori sejarah. Hegel 

mengatakan bahwa tiap tingkat kelanjutan, yang 

dikuasai oleh hukum-hukum yang sejenis. Hegel 

mengemukakan pula bahwa sejarah adalah 

manifestasi dari berpikirnya Tuhan. Tuhan berpikir 

dan mengadakan ekspresi mengenai pengaturan yang 

dinamis mengenai dunia dan semuanya nyata dalam 

arti spiritual. Oleh karena Tuhan adalah sumber dari 

gerak, maka ekspresi berpikir juga merupakan gerak. 

Menurut esensialisme nilai-nilai yang tertanam dalam 

nilai budaya/sosial adalah nilai-nilai kemanusiaan 

yang terbentuk secara berangsur-angsur dengan 

melalui kerja keras dan susah payah selama beratus 

tahun dan di dalamnya berakar gagasan-gagasan dan 

cita-cita yang telah teruji dalam perjalanan waktu. 

Peranan guru kuat dalam mempengaruhi dan 

mengawasi kegiatan-kegiatan di kelas. 

3. Aliran Rekonstruksionalisme 

Rekonstruksionalisme dalam bahasa Inggris 

rekonstruct yang berarti menyusun kembali. 

Rekonstruksionalisme memandang pendidikan 

sebagai rekonstruksi pengalaman-pengalaman 

yang berlangsung terus dalam hidup. Sekolah yang 
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menjadi tempat utama berlangsungnya pendidikan 

haruslah merupakan gambaran kecil dari 

kehidupan sosial di masyarakat. 

Aliran rekonstruksionalisme, pada prinsipnya, 

sepaham dengan aliran perenialisme, yaitu hendak 

menyatakan krisis kebudayaan modern. Kedua aliran 

tersebut, aliran rekonstruksionalisme dan 

perennialisme, memandang bahwa keadaan sekarang 

merupakan zaman yang mempunyai kebudayaan 

yang terganggu oleh kehancuran, kebingungan dan 

kesimpangsiuran. Walaupun demikian, prinsip yang 

dimiliki oleh aliran rekonstruksionalisme tidaklah 

sama dengan prinsip yang dipegang oleh aliran 

perennialisme. Keduanya mempunyai visi dan cara 

yang berbeda dalam pemecahan yang akan ditempuh 

untuk mengembalikan kebudayaan yang scrasi dalam 

kehidupan.  

Aliran perennialisme memilih cara tersendiri, yakni 

dengan kembali ke alam kebudayaan lama atau 

dikenal dengan regressive road culture yang mereka 

anggap paling ideal. Sementara itu aliran 

rekonstruksionisme menempuhnya dengan jalan 

berupaya membina suatu konsensus yang paling 

luas dan mengenai tujuan pokok dan tertinggi dalam 

kehidupan umat manusia. 

Rekonstruksionisme dipelopori oleh George Count dan 

Harold Rugg pada tahun 1930, ingin membangun 

masyarakat baru, masyarakat yang pantas dan adil. 

4. Aliran Perennialisme  

Perennialisme diartikan sebagaiabadi dan kekal atau 

tiada akhir. Perennialisme adalah gerakan pendidikan 

yang mempertahankan bahwa nilai-nilai universal itu 

ada, dan nilai-nilai dan norma-norma yang bersifat 

abadi.  
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Menurut Aristoteles, perenialisme terkenal dengan 

bahasa latinnya Philosophia Perenis. Pendiri utama 

dari aliran filsafat ini adalah Aristoteles sendiri, 

kemudian didukung dan dilanjutkan oleh St. Thomas 

Aquinas sebagai pemburu dan reformer utama dalam 

abad ke-13. Perenialisme memandang bahwa 

kepercayaan-kepercayaan aksiomatis zaman kuno 

dan abad pertengahan perlu dijadikan dasar 

penyusunan konsep filsafat dan pendidikan zaman 

sekarang. 

Menurut aliran ini, ilmu dan pengetahuan adalah 

filsafat yang paling tinggi, karena dengan ilmu 

pengetahuanlah seseorang dapat berpikiran secara 

induktif, maka kebenaran dapat dihasilkan. 

5. Aliran Konstruktivisme 

Konstruktivisme adalah suatu upaya membangun 

tata susunan hidup yang berbudaya modern. 

(Whandi, 2008). Jean Piaget psikolog pertama yang 

menggunakan filsafat konstruktivisme, teori 

pengetahuannya dikenal dengan teori adaptasi 

kognitif. Menurut Piaget setiap organisme harus dapat 

beradaptasi dengan lingkungannya untuk dapat 

bertahan hidup. Analog dengan hal tersebut manusia 

(siswa) pada kenyataanya berhadapan dengan 

tantangan, pengalaman, gejala baru, dan persoalan 

yang harus ditanggapinya secara kognitif. Maka siswa 

harus mengembangkan skema pemikiran yang lebih 

umum atau rinci atau perlu perubahan, menjawab, 

menginterpretasikan pengalaman tersebut. Dengan 

cara ini pengetahuan seseorang terbentuk dan selalu 

berkembang. 
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Konstruktivisme menekankan perkembangan dan 

konsep dan pengertian yang lebih mandalam, 

pengetahuan sebagai konstruksi aktif yang dibuat 

siswa. Jika seseorang tidak aktif membangun 

pengetahuannya, meskipun usianya tua tetap tidak 

akan berkembang pengetahuannya. 

Ciri-ciri konstruktivisme dalam pembelajaran: 

a. Siswa aktif membina pengetahuan berasaskan 

pengalaman yang sudah ada. 

b. Siswa membina sendiri pengetahuan 

c. Proses pembinaan pengetahuan pada siswa 

melalui proses saling mempengaruhi antara 

pembelajaran yang terdahulu dengan 

pembelajaran yang terbaru 

d. Membandingkan informasi baru dengan 

pemahaman yang sudah ada 

e. Ketidak-seimbangan merupakan faktor motivasi 

pembelajaran yang utama 

f. Bahan pengajaran dikaitkan dengan pengalaman 

siswa untuk menarik minat belajarnya 

(Burhanuddin, 2013) 

Pendidikan dengan pola konstruktivisme, akan 

menciptakan pengalaman baru yang menuntut 

aktivitas kreatif produktif dalam konteks nyata yang 

mendorong siswa untuk berfikir dan berfikir ulang 

lalu mendemonstrasikan, serta mengajak siswa 

secara aktif membangun konsep-konsep kognitif.  

Guru tidak hanya sekedar memberikan materi, 

namun siswa mencari secara aktif dan 

mengembangkannya. Pembelajaran konstruktivisme 

sebaiknya melibatkan guru yang konstruktif pula. 

Guru tidak hanya memberi pengetahuan kepada 

siswa, tetapi guru membantu siswa membangun 
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sendiri pengetahuan dalam benaknya, dengan 

memberikan kesempatan siswa untuk menentukan 

atau menerapkan ide-ide mereka sendiri.  

Guru memberikan kepada siswa anak tangga untuk 

membawa siswa kepada pemahaman yang lebih tinggi 

dan siswa harus memanjat sendirianak tangga 

tersebut. 
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7 
PENDIDIKAN KARAKTER 

Uah Maspuroh 

Universitas Singaperbangsa Karawang 

 

Konsep Pendidikan 

Pendidikan memiliki peranan penting untuk 

meningkatkan sumber daya manusia. Seiring dengan 

berkembanganya zaman, manusia dituntut untuk 

memiliki kualitas, keunggulan, dan wawasan luas. 

Manusia harus menyelaraskan kompetensi diri agar dapat 

beradaptasi dengan pesatnya kemajuan teknologi, ilmu 

pengetahuan, dan derasnya laju globalisasi. Dalam 

penciptakan manusia-manusia unggul, pendidikan 

menjadi faktor penentu keberhasilan.  

Pendidikan adalah upaya sadar manusia untuk 

membentuk dan meningkatkan kualitas intelektual 

generasi-generasi baru. Pendidikan juga bertujuan untuk 

mengembangkan karakter generasi-generasi baru agar 

dapat menjadi pribadi yang tangguh dan berbudi pekerti. 

Sejalan dengan hal tersebut, Ki Hajar Dewantara (dalam 

Witarsa dan Ruhyana, 2021: 3) menjelaskan bahwa 

pendidikan adalah daya upaya untuk memajukan 

bertumbuhnya budi pekerti (kekuatan batin, karakter), 

pikiran (intelec). Bagian-bagian tersebut tidak dapat 

dipisahkan untuk kesempurnaan hidup anak.  
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Dengan pendidikan, kita berusaha memberikan ruang 

untuk kepentingan tumbuh kembang anak, meliputi 

pertumbuhan budi pekerti, kecakapan hidup, dan juga 

pertumbuhan intelektual sehingga anak menjadi pribadi 

yang cerdas, mandiri, dan unggul. 

Menurut Langeveld (dalam Sadullah, 2004: 54), 

pendidikan dapat diartikan secara khusus dan luas. 

Pendidikan dalam arti khusus adalah bimbingan yang 

diberikan oleh orang dewasa kepada anak yang belum 

dewasa untuk mencapai kedewasaannya. Sedangkan 

pendidikan dalam arti luas merupakan usaha manusia 

untuk meningkatkan kesejahteraan hidupnya yang 

berlangsung sepanjang hayat. Pendidikan dalam arti 

khusus dapat dimulai dari pendidikan yang diberikan oleh 

orang tua kepada anaknya. Pendidikan pertama yang 

diberikan orang tua secara khusus kepada anak dapat 

menjadi fondasi sebagai bekal dan pedoman sang anak 

dalam bersikap dan berperilaku. Sementara itu, 

pendidikan dalam arti luas merupakan pendidikan yang 

dilakukan dalam kurun waktu yang lama, yakni secara 

terus-menerus selama manusia hidup. Tujuan pendidikan 

secara luas adalah untuk meningkatkan kualitas hidup 

yang lebih baik. Pendidikan dalam arti luas dapat 

dilakukan oleh siapa saja. 

Pakar lain menjelaskan bahwa pendidikan adalah suatu 

proses pertumbuhan dan perkembangan, sebagai hasil 

interaksi individu dengan lingkungan fisik, berlangsung 

sepanjang hayat sejak manusia lahir (Henderson dalam 

Sadullah, 2004: 55). Menurut Henderson, pendidikan 

bermula dan terus dilakukan sejak seseorang terlahir ke 

dunia sampai dengan akhir usia. Pendidikan terbentuk 

melalui berbagai proses.  
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Proses pendidikan tidak luput dari interaksi individu 

dengan lingkunan fisik. Hasil proses pendidikan yang 

terus dilakukan sepanjang hayat ini menentukan kualitas 

intelektual dan karakter individu. 

Secara sederhana, tujuan pendidikan adalah untuk 

mencerdaskan. Tujuan pendidikan menurut Undang-

Undang RI No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan 

Nasional, Bab I, Pasal I menyebutkan bahwa pendidikan 

adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan 

suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta 

didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk 

memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian 

diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta 

keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, 

bangsa dan negara. Dengan pendidikan, manusia 

diharapkan dapat mencapai kulitas diri yang paripurna. 

Manusia-manusia dengan sumber daya unggul 

diharapkan dapat menciptakan tataran hidup dengan 

kualitas yang lebih baik. 

Terdapat dua istilah yang berkaitan dengan pendidikan 

dan sering digunakan dalam dunia pendidikan, yaitu 

istilah paedagogie dan paedogogiek. Paedagogie berarti 

“pendidikan”, sedangkan paedogogiek artinya “ilmu 

pendidikan”. Istilah pendidikan merupakan terjemahan 

dari bahasa Yunani, yaitu paedagogie yang berarti 

pergaulan dengan anak-anak (Djumransjah, 2008:21). 

Setali dengan pernyataan tersebut, Carter V. Good dalam 

“Dictionary of Education” mengatakan, “Pedagogy is the 

art, practice, or profession of teaching. The systimatized 

learning of instrution concerning principles and methods of 

teaching and of stutend control and guidance; largely 

replaced by the term educations.” Pendidikan menurut 

Carter. V. Good dimaknai oleh Djumransjah dalam 

bukunya yang berjudul Filsafat Pendidikan, sebagai 

proses sosial yang dapat mempengaruhi individu. 
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Pendidikan menentukan cara hidup seseorang, karena 

terjadinya modifikasi dalam pandangan seseorang 

disebabkan pula oleh terjadinya pengaruh interaksi 

antara kecerdasan, perhatian, pengalaman, dan 

sebagainya. 

Konsep Karakter 

Karakter merupakan potret diri seseorang yang 

sesungghunya. Karakter melekat pada manusia dan 

menjadi pembeda antarsatu manusia dengan manusia 

lainnya. Karakter dapat menjadikan manusia sebagai 

sosok baik maupun buruk. Kementerian Pendidikan 

Nasional (dalam Kurniawan, 2016: 29) menyebutkan 

bahwa karakter merupakan  watak,  tabiat,  akhlak,  atau 

kepribadian  seseorang  yang  terbentuk dari hasil 

internalisasi berbagai kebajikan (virtues) yang diyakini 

dan digunakan sebagai   landasan   untuk   cara   pandang,  

berpikir   bersikap,   dan   bertindak. Kebajikan terdiri atas 

sejumlah nilai, moral, dan norma, seperti jujur, berani 

bertindak, dapat dipercaya, dan hormat kepada orang 

lain.  

Secara etimologi kata karakter berasal dari bahasa Yunani 

“charrasein” yang berarti barang atau alat untuk 

menggores, yang kemudian hari dipahami sebagai cap. 

Jadi, karakter itu adalah watak yang melekat pada 

seseorang (Adisusilo, 2013: 78). Sementara itu, dalam 

bahasa ingris “character”, yang antara lain memiliki arti 

watak, tabiat, sifat-sifat, kejiwaan, budi pekerti, 

kepribadian dan akhlak (Hidayat, 2018: 9). Secara 

terminologi, karakter diartikan sebagai sifat manusia pada 

umumnya yang bergantung pada faktor kehidupannya 

sendiri (Kurniasih, 2017: 22). 

Filsuf Yunani bernama Aristoteles mendefinisikan 

karakter yang baik sebagai kehidupan dengan melakukan 

tindakan tindakan yang benar sehuhungan dengan diri 
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sesorang dan orang lain (Lickona, 2013: 81). Lebih lanjut, 

menurut Sigmund Freud (dalam Witarsa dan Ruhyana, 

2021: 1), “Character is a striving system which underlie 

behavior” yang dapat diartikan sebagai kumpulan tata 

nilai yang mewujud dalam suatu sistem daya dorong (daya 

juang) yang melandasi pemikiran, sikap, perilaku yang 

ditampilkan secara mantap. 

Pakar lain, Simon Philips menyatakan karakter adalah 

kumpulan tata nilai yang menuju pada suatu sistem, yang 

melandasi pemikiran, sikap, dan prilaku sikap yang 

ditampilkan (Mu’min, 2016: 160). Sementara itu, menurut 

Hidayah (2015: 191) Karakter seseorang tidak terbentuk 

dalam hitungan detik namun membutuhkan proses yang 

panjang dan melalui usaha tertentu. Berdasarkan hasil 

riset yang telah dilakukan, Hidayah (2015: 191) 

menyatakan bahwa karakter seseorang bisa terbentuk 

karena pembiasaan yang dilakukan, sikap yang diambil 

dalam mengatasi keadaan dan kata yang diucapkan 

kepada orang lain. 

Karakter merupakan aktualisasi potensi dari dalam dan 

internalisasi nilai-nilai moral dari luar yang menjadi 

bagian dari kepribadiannya. Karakter merupakan nilai-

nilai yang terpatri dalam diri kita melalui pendidikan, pola 

asuh, pengalaman, percobaan, pengorbanan, dan 

pengaruh lingkungan menjadi nilai intrinsik yang 

melandasi sikap (Aqib dalam Witarsa dan Ruhyana, 2021: 

1). Mengacu pada beberapa pendapat ahli mengenai 

karakter, maka dapat disimpulkan bahwa karakter 

identik dengan akhlak. Karakter adalah seperangkat nilai 

yang menjadi kebiasaan-kebiasaan tetap yang dimiliki 

seseorang. Karakter yang dimiliki seseorang terbentuk 

berdasarkan proses yang panjang. Proses pembentukan 

karakter setiap orang berbeda-beda. Proses pembentukan 

karakter dapat dilakukan melalui pendidikan, pola asuh, 

termasuk pengaruh lingkungan dan pembiasaan yang 
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terus menerus dilakukan. Karakter juga dapat menjadi 

alat untuk mengukur kualitas seseorang. Sementara itu, 

untuk menciptakan karakter yang kuat tidak dapat 

dilakukan secara instan. Karakter terbentuk dari 

pembiasan-pembiasan yang dilakukan manusia sejak ia 

kecil dan menguat seiring bergulirnya waktu. 

Hakikat Pendidikan Karakter  

Pendidikan karakter menjadi salah satu langkah untuk 

mempersiapkan dan menciptakan manusia yang memiliki 

nilai dan kualitas diri. Samani dan Hariyanto (2018: 45) 

menjelaskan bahwa “pendidikan karakter adalah proses 

pemberian tuntunan kepada peserta didik untuk menjadi 

manusia seutuhnya yang berkarakter dalam dimensi hati, 

pikir, raga, serta rasa dan karsa”. Kesuma, dkk (2018: 5) 

mendefinisikan “pendidikan karakter sebagai 

pembelajaran yang mengarah pada penguatan dan 

pengembangan perilaku anak secara utuh yang 

didasarkan pada suatu nilai tertentu yang dirujuk oleh 

sekolah”. Pendidikan karakter merupakan suatu sistem 

penanaman nilai-nilai karakter yang meliputi 

pengetahuan, kesadaran, dan tindakan kepada warga 

sekolah melalui metode pembiasaan, keteladanan, dan 

pengajaran (Kurniasih dan Sani, 2017: 7). 

Ahli pendidikan nilai Darmiyati Zuchdi (dalam Adisusilo, 

2008: 39) memaknai watak (karakter) sebagai seperangkat 

sifat-sifat yang selalu dikagumi sebagai tanda-tanda 

kebaikan, kebijakan, dan kematangan moral seseorang. 

Lebih lanjut dikatakan bahwa tujuan pendidikan watak 

(karakter) adalah mengajarkan nilai-nilai tradisional 

tertentu, nilai-nilai yang diterima secara luas sebagai 

landasan perilaku yang baik dan bertanggung jawab. Hal 

tersebut dimaksudkan untuk menumbuhkan rasa 

hormat, tanggung jawab, rasa kasihan, disiplin, loyalitas, 
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keberanian, toleransi, keterbukaan, etos kerja dan 

kecintaan pada Tuhan dalam diri seseorang.  

Berdasarkan penjelasan-penjelasan para ahli, maka dapat 

dimaknai bahwa pendidikan karakter adalah suatu sistem 

penanaman dan penguatan nilai-nilai karakter kepada 

peserta didik melaui metode pembiasaan, keteladanan, 

dan pengajaran dengan tujuan menguatkan dan 

mengembangkan perilaku peserta didik agar menjadi 

manusia seutuhnya sebagai landasan perilaku yang baik 

dan berkarakter. Manusia tidak hanya harus cerdas 

secara intelektual, tetapi juga harus memiliki karakter 

baik yang kuat sehingga memiliki jati diri dan mampu 

mengendalikan diri. 

Fungsi dan Tujuan Pendidikan Karakter   

Menurut Kementian Pendidikan Nasional dan 

Kebudayaan fungsi pendidikan karakter adalah: 

1. Pengembangan: pengembangan potensi peserta didik 

untuk menjadi pribadi yang berprilaku baik. 

2. Perbaikan: memperkuat kiprah pendidikan nasional 

untuk bertanggung jawab dalam pengembangan 

potensi peserta didik yang lebih bermartabat. 

3. Penyaring: untuk menyaring budaya bangsa sendiri 

dan budaya bangsa lain yang tidak sesuai dengan nilai 

nilai budaya dan karakter bangsa yang bermartabat. 

Tujuan pendidikan karakter tidak lepas dari tujuan 

pendidikan nasional. Pendidikan bukan hanya 

mengembangkan kemampuan dan potensi yang dimiliki 

peserta didik saja, tetapi juga mengarah pada 

pengembangan karakter peserta didik. Pendidikan 

karakter bertujuan untuk meningkatkan mutu proses dan 

hasil pendidikan yang mengarah pada pembentukan 

karakter peserta didik sesuai dengan standar kompetensi 

lulusan setiap satuan pendidikan (Mulyasa, 2014: 9). 
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Menurut Kurniasih (2017: 25) pada dasarnya tujuan 

pendidikan karakter adalah untuk meningkatkan mutu 

penyelenggaraan dan hasil pendidikan yang mengarah 

pada pencapaian pembentuk karakter atau akhlak mulia 

secara utuh, terpadu, dan seimbang, sesuai dengan 

standar kompetensi kelulusan. 

Pendidikan karakter dalam setting sekolah memiliki 

tujuan, yaitu pertama, menguatkan dan mengembangkan 

nilai-nilai kehidupan yang dianggap penting, kedua, 

mengoreksi perilaku peserta didik yang tidak sesuai 

dengan nilai-nilai yang dikembangkan oleh sekolah, dan 

ketiga, membangun koneksi bersama dengan keluarga 

dan masyarakat dalam memerankan tanggung jawab 

pendidikan karakter (Kesuma, dkk, 2018: 9). Heritage 

Foundation merumuskan ada sembilan karakter dasar 

yang menjadi tujuan pendidikan karakter, yaitu 1) cinta 

kepada Allah dan semesta beserta isinya; 2) tanggung 

jawab, disiplin, dan mandiri; 3) jujur; 4) hormat dan 

santun; 5) kasih sayang, peduli, dan kerja sama; 6) 

percaya diri, kreatif, kerja keras dan pantang menyerah; 

7) keadilan dan kepemimpinan; 8) baik dan rendah hati; 

serta 9) toleransi, cinta damai dan persatuan (Mulyasa, 

2014: 15). 

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 

2017 tentang Penguatan Pendidikan Karakter 

menjelaskan beberapa tujuan pendidikan karakter di 

antaranya adalah: 

1. Membangun dan membekali peserta didik sebagai 

generasi emas Indonesia Tahun 2045 dengan jiwa 

Pancasila dan pendidikan karakter yang baik guna 

menghadapi dinamika perubahan masa depan. 

2. Mengembangkan platform pendidikan nasional yang 

meletakkan pendidikan karakter sebagai jiwa utama 

dalam penyelenggaraan pendidikan bagi peserta didik 



 

 

  

  

111 
 

melalui pendidikan jalur formal, nonformal, dan 

informal dengan memperhatikan keberagamaan 

budaya Indonesia. 

3. Merevitalisasi dan memperkuat potensi dan 

kompetensi pendidik, tenaga kependidikan, peserta 

didik, masyarakat, dan lingkungan keluarga dalam 

mengimplemntasikan PPK. 

Kementrian pendidikan nasional menjelaskan tujuan 

pendidikan karakter sebagai berikut: 

1. Mengembangkan platform pendidikan nasional yang 

meletakkan makna dan nilai karakter sebagai jiwa 

atau generator utama penyelenggaraan pendidikan. 

2. Membangun dan membekali Generasi Emas Indonesia 

2045 menghadapi dinamika perubahan di masa 

depan dengan keterampilan abad 21. 

3. Mengembalikan pendidikan karakter sebagai ruh dan 

fondasi pendidikan melalui harmonisasi olah hati (etik 

dan spiritual), olah rasa (estetik), olah pikir (literasi 

dan numerasi), dan olah raga (kinestetik). 

4. Merevitalisasi dan memperkuat kapasitas ekosistem 

pendidikan (kepala sekolah, guru, siswa, pengawas, 

dan komite sekolah) untuk mendukung perluasan 

implementasi pendidikan karakter. 

5. Membangun jejaring peli batan masyarakat (publik) 

sebagai sumber sumber belajar di dalam dan di luar 

sekolah. 

6. Melestarikan kebudayaan dan jati diri bangsa 

Indonesia dalam mendukung Gerakan Nasional 

Revolusi Mental (GNRM). 
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Penguatan Pendidikan Karakter  

Pendidikan karakter tidak hanya dilakukan pada tataran 

keluarga. Penguatan Pendidikan Karakter menjadi 

tanggung jawab bersama antara satuan pendidikan, 

keluarga, dan masyarakat umum. Pentingnya Penguatan 

Pendidikan Karakter ditegaskan dalam Peraturan 

Presiden RI Nomor 87 Tahun 2017. Perpres ini 

menyebutkan bahwa Penguatan Pendidikan Karakter 

(PPK) merupakan gerakan pendidikan di bawah tanggung 

jawab satuan pendidikan untuk memperkuat karakter 

peserta didik melalui harmonisasi olah hati, olah rasa, 

olah pikir, dan olah raga dengan dukungan pelibatan 

publik dan kerja sama antara sekolah, keluarga, dan 

masyarakat yang merupakan bagian dari Gerakan 

Nasional Revolusi Mental (GNRM). Pembangunan karakter 

dan jati diri bangsa merupakan cita-cita luhur yang harus 

diwujudkan melalui penyelenggaraan pendidikan yang 

terarah dan berkelanjutan. 

Berdasarkan Peraturan Presiden RI tersebut, Mendikbud 

meyatakan mendukung kebijakan yang mengarah pada 

pengembangan pendidikan untuk mewujudkan 

pembentukan karakter bangsa. Seperti dijelaskan dalam 

kutipan berikut: "bangsa besar adalah bangsa yang 

memiliki karakter kuat berdampingan dengan kompetensi 

yang tinggi, yang tumbuh dan berkembang dari 

pendidikan yang menyenangkan dan lingkungan yang 

menerapkan nila-nilai baik dalam seluruh sendi 

kehidupan berbangsa dan bernegara. Hanya dengan 

karakter yang kuat dan kompetensi yang tinggilah jati diri 

bangsa menjadi kukuh, kolaborasi dan daya saing bangsa 

meningkat sehingga mampu menjawab berbagai 

tantangan era abad 21. Maka dari itu, pendidikan 

nasional harus berfokus pada penguatan karakter di 

samping pembentukan kompetensi." (Witarsa dan 

Ruhyana, 2021: 9). 
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Berbagai kebijakan dan program telah dilakukan sebagai 

upaya mewujudkan pendidikan berkarakter. Berbagai 

implementasi diterapkan untuk mengembangkan 

pendidikan karakter sesuai Peraturan Presiden RI yang 

menyatakan bahwa Penguatan Pendidikan Karakter (PPK) 

merupakan gerakan pendidikan di bawah tanggung jawab 

satuan pendidikan. Salah satu wujud implementasi 

gerakan Penguatan Pendidikan Karakter (PPK) dapat 

dilaksanakan di sekolah dengan berbasis struktur 

kurikulum yang sudah ada dan mantap dimiliki oleh 

sekolah. Basis Gerakan Penguatan Pendidikan Karakter 

menurut Albertus dalam buku Konsep dan Pedoman 

Penguatan Pendidikan Karakter Tingkat Sekolah Dasar 

dan Sekolah Menengah Pertama (2016: 15) yaitu: 

1. Penguatan Pendidikan Karakter Berbasis Kelas 

a. Mengintegrasikan proses pembelajaran di dalam 

kelas melalui isi kurikulum dalam mata pelajaran, 

baik itu secara tematik maupun terintegrasi 

dalam mata pelajaran. 

b. Memperkuat manajemen kelas, pilihan 

metodologi, dan evaluasi pengajaran. 

c. Mengembangkan muatan lokal sesuai dengan 

kebutuhan daerah. 

2. Penguatan Pendidikan Karakter Berbasis Budaya 

Sekolah 

a. Menekankan pada pembiasaan nilai-nilai utama 

dalam keseharian sekolah. 

b. Menonjolkan keteladanan orang dewasa di 

lingkungan pendidikan.  

c. Melibatkan seluruh ekosistem pendidikan di 

sekolah. 

d.  Mengembangkan dan memberi ruang yang luas 

pada segenap potensi siswa melalui kegiatan ko-

kurikuler dan ekstra-kurikuler. 
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e.  Memberdayakan manajemen dan tata kelola 

sekolah.  

f. Mempertimbangkan norma, peraturan, dan 

tradisi sekolah. 

3. Penguatan Pendidikan Karakter Berbasis Masyarakat 

a. Memperkuat peranan Komite Sekolah dan orang 

tua sebagai pemangku kepentingan utama 

pendidikan. 

b. Melibatkan dan memberdayakan potensi 

lingkungan sebagai sumber pembelajaran seperti 

keberadaan dan dukungan pegiat seni dan 

budaya, tokoh masyarakat, dunia usaha, dan 

dunia industri. 

c. Mensinergikan implementasi PPK dengan 

berbagai program yang ada dalam lingkup 

akademisi, pegiat pendidikan, dan LSM. 

d.  Mensinkronkan program dan kegiatan melalui 

kerja sama dengan pemerintah daerah, 

kementerian dan lembaga pemerintahan, dan 

masyarakat pada umumnya. 

Nilai-Nilai Pendidikan Karakter  

Berdasarkan Perpres Nomor 87 Tahun 2017 Pasal 3, nilai-

nilai yang diterapkan dalam Penguatan Pendidikan 

Karakter (PPK) bersumber pada nilai Pancasila meliputi 

nilai religius, jujur, toleran, disiplin, bekerja keras, kreatif, 

mandiri, demokratis, rasa ingin tahu, semangat 

kebangsaan, cinta tanah air, menghargai prestasi, 

komunikatif, cinta damai, gemar membaca, peduli 

lingkungan, peduli sosial, dan bertanggung jawab.  

Kemendiknas (2010) menjabarkan 18 (delapan belas) nilai 

yang dikembangkan dalam pendidikan budaya dan 

karakter bangsa (Kurniasih dan Sani, 2017: 138-9).  
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Nilai-nilai tersebut yaitu religius, jujur, toleransi, disiplin, 

kerja keras, kreatif, mandiri, demokratis, rasa ingin tahu, 

semangat kebangsaan, cinta tanah air, menghargai 

prestasi, bersahabat/komunikatif, cinta damai, gemar 

membaca, peduli lingkungan, peduli sosial, dan tanggung 

jawab. Penjabaran nilai-nilai tersebut diuraikan dalam 

tabel berikut. 

Tabel 1 
Nilai-Nilai Pendidikan Karakter 

No Nilai Deskripsi 

1 Religius Sikap dan perilaku yang patuh dalam 

melaksanakan ajaran agama yang 

dianutnya, toleran terhadap 
pelaksanaan ibadah agama lain, dan 

hidup rukun dengan pemeluk agama 

lain. 

2 Jujur Perilaku yang didasarakan pada upaya 

menjadikan dirinya sebagai orang yang 

selalu yang dapat dipercaya dalam 

perkataan, tindakan, dan pekerjaan. 

3 Toleransi Sikap dan tindakan yang menghargai 
perbedaan agama, suku, etnis, 

pendapat, sikap tindakan orang lain 

yang berbeda dari dirinya. 

4 Disiplin Tindakan yang menunjukkan perilaku 

tertib dan patuh pada berbagai 

ketentuan dan peraturan. 

5 Kerja Keras Perilaku yang menunjukkan upaya 
sungguh sungguh dalam mengatasi 

berbagai hambatan belajar dan tugas, 

serta menyelesaikan tugas dengan 

sebaik baiknya. 

6 Kreatif Berfikir dan melakukan sesuatu untuk 

menghasilkan cara atau hasil baru dari 

sesuatu yang telah dimiliki 

7 Mandiri Sikap dan perilaku yang tidak mudah 
tergantung pada orang lain dalam 

menyelesaikan tugas tugas 

8 Demokratis Cara berfikir, bersikap dan bertindak 

yang menilai sama hak dan kewajiban 

dirinya dan orang lain. 

9 Rasa Ingin 

Tahu 

Sikap dan tindakan yang selalu 

berupaya untuk mengetahui lebih 



 

 

  

  

116 
 

No Nilai Deskripsi 

mendalam dan meluas dari sesuatu 
yang dipelajarinya, dilihat, dan 

didengar. 

10 Semangat 

Kebangsaan 

Cara berfikir, bertindak, dan 

berwawasan yang menempatkan 

kepentingan bangsa dan negara diatas 

kepentingan dirinya dan kelompoknya. 

11 Cinta Tanah 

Air 

Cara berfikir, bersikap, dan berbuat 

menunjukkan kesetiaan, kepedulian, 
dan penghargaan yang tingi terhadap 

bahasa, lingkungan fisik, social, 

budaya, ekonomi, politik bangsa. 

12 Menghargai 

Prestasi 

Sikap dan tindakan yang mendorong 

dirinya untuk menghasilkan sesuatu 

yang berguna bagi masyarakat, dan 
mengakui, serta menghormati 

keberhasilan orang laion 

13 Bersahabat/ 

Komunikatif 

Tindakan yang memperlihatkan rasa 

senang berbicara, bergaul, dan bekerja 

sama dengan orang lain. 

14 Cinta Damai Sikap, perkataan, dan tindakan yang 

menyebabkan orang lain merasa 

senang dan aman atas kehadiran 
dirinya. 

15 Gemar 

Membaca 

Kebiasaan menyediakan waktu untuk 

membaca berbagai bacaan yang 

memberikan kebajikan bagi dirinya 

16 Peduli 

Lingkungan 

Sikap dan tindakan yang selalu 

berupaya mencegah kerusakan pada 

lingkungan alam sekitarnya, dan 
mengembangkan upaya upaya untuk 

memperbaiki kerusakan alam yang 

sudah terjadi 

17 Peduli Sosial Sikap dan tindakan yang selalu ingin 

memberi bantuan pada orang lain dan 

masyarakat yang membutuhkan. 

18 Tanggung 
Jawab 

Sikap dan perilaku seseorang untuk 
melaksanakan tugas dan 

kewajibannya, yang seharusnya dia 

lakukan, terhadap dirinya sendiri, 

masyarakat, lingkungan (alam, social, 

dan budaya), negara dan Tuhan Yang 

Maha Esa. 



 

 

  

  

117 
 

Sementara itu, dalam buku Konsep dan Pedoman 

Penguatan Pendidikan Karakter Tingkat Sekolah Dasar 

dan Sekolah Menengah Pertama (2016: 8-10), gerakan 

Penguatan Pendidikan Karakter (PPK) menempatkan nilai 

karakter sebagai dimensi terdalam pendidikan yang 

membudayakan dan memberadabkan para pelaku 

pendidikan. Ada lima nilai utama karakter yang saling 

berkaitan membentuk jejaring nilai yang perlu 

dikembangkan sebagai prioritas Gerakan PPK. Kelima 

nilai utama karakter bangsa yang dimaksud adalah 

sebagai berikut: 

1. Religius 

Nilai karakter religius mencerminkan keberimanan 

terhadap Tuhan yang Maha Esa yang diwujudkan 

dalam perilaku melaksanakan ajaran agama dan 

kepercayaan yang dianut, menghargai perbedaan 

agama, menjunjung tinggi sikap toleran terhadap 

pelaksanaan ibadah agama dan kepercayaan lain, 

hidup rukun dan damai dengan pemeluk agama lain. 

Nilai karakter religius ini meliputi tiga dimensi relasi 

sekaligus, yaitu hubungan individu dengan Tuhan, 

individu dengan sesama, dan individu dengan alam 

semesta (lingkungan). Nilai karakter religius ini 

ditunjukkan dalam perilaku mencintai dan menjaga 

keutuhan ciptaan.  

Sub nilai religius antara lain cinta damai, toleransi, 

menghargai perbedaan agama dan kepercayaan, 

teguh pendirian, percaya diri, kerja sama antar 

pemeluk agama dan kepercayaan, antibuli dan 

kekerasan, persahabatan, ketulusan, tidak 

memaksakan kehendak, mencintai lingkungan, 

melindungi yang kecil dan tersisih. 
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2. Nasionalis 

Nilai karakter nasionalis merupakan cara berpikir, 

bersikap, dan berbuat yang menunjukkan kesetiaan, 

kepedulian, dan penghargaan yang tinggi terhadap 

bahasa, lingkungan fisik, sosial, budaya, ekonomi, 

dan politik bangsa, menempatkan kepentingan 

bangsa dan negara di atas kepentingan diri dan 

kelompoknya. Subnilai nasionalis antara lain 

apresiasi budaya bangsa sendiri, menjaga kekayaan 

budaya bangsa, rela berkorban, unggul, dan 

berprestasi, cinta tanah air, menjaga lingkungan, taat 

hukum, disiplin, menghormati keragaman budaya, 

suku, dan agama. 

3. Mandiri 

Nilai karakter mandiri merupakan sikap dan perilaku 

tidak bergantung pada orang lain dan 

mempergunakan segala tenaga, pikiran, waktu untuk 

merealisasikan harapan, mimpi dan cita-cita. Subnilai 

mandiri antara lain etos kerja (kerja keras), tangguh 

tahan banting, daya juang, profesional, kreatif, 

keberanian, dan menjadi pembelajar sepanjang hayat. 

4. Gotong Royong Nilai karakter gotong royong 

mencerminkan tindakan menghargai semangat kerja 

sama dan bahu membahu menyelesaikan persoalan 

bersama, menjalin komunikasi dan persahabatan, 

memberi bantuan/ pertolongan pada orang-orang 

yang membutuhkan.  

5. Subnilai gotong royong antara lain menghargai, kerja 

sama, inklusif, komitmen atas keputusan bersama, 

musyawarah mufakat, tolongmenolong, solidaritas, 

empati, anti diskriminasi, anti kekerasan, dan sikap 

kerelawanan. 
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6. Integritas Nilai karakter integritas merupakan nilai 

yang mendasari perilaku yang didasarkan pada upaya 

menjadikan dirinya sebagai orang yang selalu dapat 

dipercaya dalam perkataan, tindakan, dan pekerjaan, 

memiliki komitmen dan kesetiaan pada nilai-nilai 

kemanusiaan dan moral (integritas moral). Karakter 

integritas meliputi sikap tanggung jawab sebagai 

warga negara, aktif terlibat dalam kehidupan sosial, 

melalui konsistensi tindakan dan perkataan yang 

berdasarkan kebenaran. Subnilai integritas antara 

lain kejujuran, cinta pada kebenaran, setia, komitmen 

moral, anti korupsi, keadilan, tanggungjawab, 

keteladanan, dan menghargai martabat individu 

(terutama penyandang disabilitas).  

Kelima nilai utama karakter bukanlah nilai yang 

berdiri dan berkembang sendiri-sendiri melainkan 

nilai yang berinteraksi satu sama lain, yang 

berkembang secara dinamis dan membentuk 

keutuhan pribadi. Dari nilai utama manapun 

pendidikan karakter dimulai, individu dan sekolah 

perlu mengembangkan nilai-nilai utama lainnya baik 

secara kontekstual maupun universal. Nilai religius 

sebagai cerminan dari iman dan takwa kepada Tuhan 

Yang Maha Esa diwujudkan secara utuh dalam bentuk 

ibadah sesuai dengan agama dan keyakinan masing-

masing dan dalam bentuk kehidupan antarmanusia 

sebagai kelompok, masyarakat, maupun bangsa. 

Dalam kehidupan sebagai masyarakat dan bangsa 

nilai-nilai religius dimaksud melandasi dan melebur di 

dalam nilai-nilai utama nasionalisme, kemandirian, 

gotong-royong, dan integritas. Demikian pula jika nilai 

utama nasionalis dipakai sebagai titik awal 

penanaman nilai-nilai karakter, nilai ini harus 

dikembangkan berdasarkan nilai-nilai keimanan dan 

ketakwaan yang tumbuh bersama nilai-nilai lainnya. 
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8 
PEMBELAJARAN EFEKTIF 

SEKOLAH DASAR DI ERA DIGITAL  

Pelista Br karo Sekali 
 Universitas Quality 

 

Pentingnya Media Digital Pembelajaran SD 

Kemajuan teknologi komunikasi dan informasi saat ini 

banyak mempengaruhi berbagai aspek kehidupan 

manusia. Penggunaan internet di Indonesia selalu 

meningkat setiap tahun. Pandemi covid_19 membawa 

hikmah positif dalam dunia pendidikan kita yaitu dengan 

pemanfaatan teknologi sebagai salah satu sarana utama 

dan paling efektif dalam tatanan pembelajaran daring. 

Hampir di segala bidang pendidikan kita beralih dari pola 

luring (tatap muka) menjadi pola daring (melalui jaringan 

internet). 

Pembelajaran tidak lagi mengenal tempat dan bangunan 

sekolah. Bahkan peran guru juga banyak diambil alih oleh 

gawai berbasis teknologi komunikasi dan informasi 

digital. Tugas kita sekarang adalah bagaimana 

memanfaatkan teknologi sebagai alat/media yang kita 

kendalikan. Dunia pendidikan di era pandemi saat ini 

semakin dihadapkan dengan berbagai tantangan baru, 

salah satunya bagaimana pembelajaran harus tetap dapat 

terlaksana dalam jarak jauh yang mengharuskan para 

guru berinovasi dengan berbagai bahan ajar berbasis 

digital. Kemampuan masyarakat sudah cukup baik dalam 
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menggunakan teknologi digital. Namun pemanfaatannya 

masih bersifat hiburan (entertainment). Melihat fenomena 

tersebut, ada baiknya kita sebagai pendidik 

memanfaatkan teknologi digital untuk memfasilitasi 

pembelajaran sehingga tidak lagi bersifat konvensional. 

Pemanfaatan media digital sebagai pembelajaran sudah 

mengalami perkembangan yang signifikan. Hadirnya 

media digital ini memberikan beragam inovasi pendidikan, 

dimana pembelajaran konvensional yang kaku, monoton 

akan digantikan dengan pembelajaran menggunakan 

media digital yang dianggap lebih praktis, fleksibel, tidak 

dibatai oleh ruang dan waktu. Tidak hanya guru sebagai 

komunikator, peserta didik juga dapat berperan sebagai 

komunikator atau pemberi pesan. Hal ini dapat terjadi di 

tengah sistem pembelajaran yang semakin modern. Guru 

tidak lagi menjadi satu satunya sumber belajar, namun 

peserta didik dapat mengexplorasikan diri untuk menggali 

informasi dari berbagai sumber dan mengkomunikasikan 

dalam proses pembelajaran. 

Dengan demikian maka akan terjadi komunikasi dua arah 

(two ways communication) atau komunikasi banyak arah 

(multiways traffic communication). Pembelajaran dengan 

kedua model komunikasi tersebut membutuhka peran 

media pembelajaran guna meningkatkan efektivitas 

pencapaian tujuan kompetensi. 

Penggunaan media digital dalam pembelajaran di kelas 

seperti power point, literasi digital, google meet dan 

Watsap (WA) dipandang jauh lebih efektif bagi siswa 

Sekolah Dasar (SD). 

Karakteristik Media Pembelajaran  

Pemakaian media pembelajaran dalam proses belajar 

mengajar dapat membangkitkan minat dan keinginan 

yang baru, membangkitkan motivasi dan rangsangan 
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kegiatan belajar, dan bahkan membawa pengaruh-

pengaruh psikologis terhadap pebelajar. 

Berawal dari sebuah kalimat motivasi “Secanggih apapun 

teknologi tidak akan pernah menggantikan peran guru, 

tetapi guru yang tidak mau belajar teknologi akan 

tergantikan”, maka hal ini bisa menjadi awal untuk 

memulai. Guru dapat menuangkan ide kreatif untuk 

mengembangkan teknologi digital yang diadaptasi untuk 

pembelajaran dan edukasi. Aplikasi maupun sosial media 

yang digunakan masyarakat (pada data Digital ) tentu 

sudah tidak asing lagi dalam kehidupan sehari-hari kita. 

Mari kita maksimalkan pemanfaatannya untuk 

pendidikan. 

Pemanfaatan aplikasi maupun sosial media untuk 

pembelajaran tidak dapat digeneralisasi. Hal ini 

disebabkan karena setiap pembelajaran memiliki 

karakteristik dan indikator-indikator pembeda yang 

menyebabkan suatu metode dan media tertentu tidak 

dapat disamaratakan. Materi yang diajarkan, 

karakteristik peserta didik, kondisi di lapangan, dan 

kompetensi pendidik merupakan indikator atau dasar 

untuk melakukan analisis kebutuhan pembelajaran 

berteknologi digital.  Untuk itu seorang guru perlu 

melakukan persiapan dengan membuat rencana 

pembelajaran. Rencana pembelajaran ini hendaknya 

disesuaikan dengan kebutuhan kelas yang diampu, 

karena tidak ada media yang generik untuk berbagai 

situasi dan kondisi belajar. 

Menteri pendidikan dan kebudayaan memberikan 

kebebasan atau kemerdekaan bagi guru untuk membuat 

rencana pembelajaran. Kebebasan ini diartikan sebagai 

rasa percaya pemerintah kepada guru untuk menyiapkan 

dan mengelola pembelajaran. Guru adalah sutradara 

pembelajaran yang melakukan perencanaan 

pembelajaran. Perencanaan pembelajaran meliputi 
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penyusunan rencana pelaksanaan pembelajaran dan 

penyiapan media dan sumber belajar, perangkat penilaian 

dan skenario pembelajaran (Rusman, 2017). Media 

pembelajaran merupakan salah satu komponen yang 

perlu ada dalam rencana pembelajaran. 

Pemilihan media pembelajaran dan pertimbangan 

penggunaan media pembelajaran yang tepat perlu 

mempertimbangkan ACTION, yaitu; 

1. Access 

2. Cost 

3. Technology 

4. Interactivity 

5. Organization  

6. Novelty 

Dalam pemilihan media memerhatikan access, yaitu 

media yang kita perlukan tersedia dan dapat 

dimanfaatkan oleh peserta didik. Akses juga menyangkut 

kebijakan, misalnya apakah peserta didik diizinkan untuk 

menggunakannya atau tidak. Pertimbangan kedua dalam 

pemilihan media adalah cost. Misalnya mahalnya media 

pembelajaran multimedia harus diperhitungkan dengan 

aspek manfaatnya. Semakin banyak yang menggunakan, 

maka unit cost dari sebuah media akan semakin 

menurun. Technology menjadi pertimbangan ketiga 

dalam pemilihan media pembelajaran, yaitu terkait 

ketersediaan suatu media dan kemudahan dalam 

mengoperasikannya. Pertimbangan keempat 

adalah interactivity. Media pembelajaran yang baik adalah 

yang dapat memunculkan komunikasi dua arah. 

Pertimbangan dalam pemilihan media yang selanjutnya 

adalah organization, yaitu tentang dukungan pimpinan 

sekolah dan lembaga serta tentang pengorganisasiannya. 

Pertimbangan yang terakhir dalam memilih media 
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pembelajaran adalah novelty, yaitu media yang lebih 

terkini biasanya lebih baik dan lebih menarik bagi peserta 

didik. 

Media pembelajaran yang berhasil adalah yang dapat 

mengubah perilaku peserta didik (behavior change) serta 

meningkatkan hasil belajar peserta didik tertentu. 

Keberhasilan penggunaan media pembelajan tidak 

terlepas dari bagaimana media itu direncanakan dengan 

baik. Penggunaan media yang efektif diperlukan analisis 

yang komprehensif dengan memperhatikan berbagai 

aspek, antara lain tujuan, kondisi peserta didik, fasilitas 

pendukung, waktu yang tersedia, dan kemampuan guru 

untuk menggunakannya dengan tepat. 

Media pembelajaran berteknologi digital merupakan 

media yang canggih atau memenuhi kebaruan (novelty) 

yang biasanya akrab dengan peserta didik. Peserta didik 

kita merupakan generasi yang terbiasa dengan teknologi 

digital (digital native). Hal ini adalah suatu kewajaran 

karena setiap generasi memiliki karakteristiknya 

tersendiri sesuai zamannya. Fenomena ini sesuai dengan 

kalimat yang diutarakan Khalifah Ali Bin Abi Tholib 

bahwa “Didiklah anakmu sesuai zamannya”. Peserta didik 

kita ini berkembang di zaman yang berbeda jauh dengan 

zaman kita sebagai peserta didik puluhan tahun yang 

lalu. Perbedaan antar zaman atau antargenerasi sebagai 

suatu hal yang wajar dan tidak untuk diperdebatkan. 

Hadirnya teknologi dapat dimanfaatkan untuk 

meminimalisir kesenjangan antargenerasi. Peserta didik 

kita termasuk generasi Z yang lahir antara tahu 1995-

2010 yang menjadi pengguna mayoritas komputer, gawai, 

dan internet saat ini. Mereka juga piawai dalam 

mengembangkan beragam sistem informasi sesuai dengan 

kbutuhan zaman. 
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Pengertian Media Pembelajaran  

Macam-macam media pembelajaran diperlukan bagi 

pengajar untuk dapat membuat para siswanya semakin 

bersemangat dalam belajar. Media pembelajaran 

merupakan salah satu cara atau alat bantu yang 

digunakan dalam proses belajar mengajar. Hal ini 

dilakukan untuk merangsang pola pembelajaran agar 

dapat menunjang keberhasilan dari proses belajar 

mengajar sehingga kegiatan belajar mengajar dapat efektif 

untuk mencapai tujuan yang diinginkan. 

Banyak sekali macam-macam media pembelajaran yang 

bisa Anda manfaatkan. Apalagi di zaman sekarang ini 

peran teknologi sudah masuk ke berbagai aspek, 

termasuk dunia pendidikan. Media pembelajaran 

berfungsi di antaranya adalah untuk menarik 

minat siswa terhadap materi pembelajaran yang 

disajikan. 

Pada kenyataannya, media pembelajaran masih sering 

terabaikan dengan berbagai alasan. Hal ini sebenarnya 

tidak perlu terjadi jika setiap fasilitator telah mempunyai 

pengetahuan dan keterampilan mengenai media 

pembelajaran.  

Media baru (New Media) merupakan sebuah terminologi 

untuk menjelaskan konvergensi antara teknologi 

komunikasi digitas yang terkomputerisasi serta 

terhubung kedalam jaringan, Contoh dari media yang 

sangat mempresentasikan media baru adalah internet. 

Program televisi, film, majalah, buku, surat kabar. 

Menurut Riri Okra (2019) menyatakan bahwa media 

pebelajaran digital dapat diartikan sebagai segala bentuk 

peralatan fisik komunikasi berupa perangkat lunak dan 

perangkat yang harus diciptakan atau page 

dikembangkan, digunakan dan dikelola untuk kebutuhan 

pembelajaran dalam mencapai efektivitas. (Flew,2008) 

https://hot.liputan6.com/read/4376551/tujuan-pembelajaran-manfaat-dan-klasifikasinya-yang-perlu-diketahui
https://hot.liputan6.com/read/4376551/tujuan-pembelajaran-manfaat-dan-klasifikasinya-yang-perlu-diketahui
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media digital adalah media yang kontennya yang 

berbentuk gabungan data, teks, suara dan berbagai jenis 

gambar gambar yang disimpan dalam format digital dan 

disebar luaskan melalui jaringan berbasis kabel optic 

broadband, satelit dan sistem gelombang mikro. Pendapat 

tersebut didukung Parmin (2009) teknologi pembawa 

pesan yang dapat dimanfaatkan untuk keperluan 

pembelajaran, sarana fisik untuk menyampaikan 

isi/materi pembelajaran seperti buku, film, video, slide 

dan sebagainya. 

Dari defenisi media pembelajaran digital di atas dapat 

diartikan media yang kontennya berbentuk gabungan 

data teks, suara dan berbagai jenis gambar uang disimpan 

dalam format digital dan disebarluaskan melalui jaringan 

berbasis kabel optic broad, satelit dan sistem gelombang 

Jenis media pembelajaran berteknologi digital yang dapat 

dimanfaatkan antara lain: multimedia interaktif, digital 

video dan animasi, podcast, augmented reality (AR), serta 

game-based learning dan gamifikasi. 

Manfaat dan Tujuan Media Digital Pembelajaran SD 

Ada banyak manfaat yang diberikan media digital dalam 

konteks pendidikan, antara lain:  

1. Dapat meningkatkan keterlibatan peserta didik dalam 

pembelajaran, 

2. Membantu peserta didik bekerja melalui konsep yang 

sulit,  

3. Membantu mempromosikan kesadaran kritis, 

4. Membantu mendorong kesetaraan 

Sumber belajar dan media pembelajaran memiliki 

berbagai macam keragaman, sehingga guru perlu 

mengidentifikasi dan memanfaatkan sumber belajar yang 

ada baik yang telah dirancang (by design) maupun yang 
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tinggal memanfaatkan saja (by utilization). Perbedaannya 

adalah sumber belajar by design merupakan sumber 

belajar yang sengaja dirancang dan dibuat untuk 

kepeluan pembelajaran, misalnya buku pelajaran atau CD 

multimedia interaktif. Sedangkan sumber belajar by 

utilization adalah sumber belajar yang ada dan dapat 

diatur sedemikian rupa sehingga menjadi sumber untuk 

belajar, contohnya narasumber atau pasar yang menjadi 

tempat mencari informasi pembelajaran tertentu. Teknik 

pemanfaatan ini berlaku juga untuk media pembelajaran 

digital. Klasifikasi sumber belajar terdiri dari: Pesan, Alat/ 

Teknologi, Orang, Bahan, Teknik/Metode, Lingkungan/ 

Latar. 

Tren teknologi digital dalam pendidikan yang kini 

mempengaruhi pembelajaran peserta didik menurut 

Forbes antara lain augmented reality/ virtual reality/ 

mixed reality, redesigned learning spaces (smartboards), 

kecerdasan buatan, personalisasi belajar, dan gamifikasi. 

Profesi pendidik seharusnya memiliki ketrampilan 

memanfaatkan teknologi untuk meningkatkan proses dan 

hasil belajar. adapun jenis media pembelajaran 

berteknologi digital yang dapat dimanfaatkan antara lain: 

multimedia interaktif, digital video dan animasi, podcast, 

augmented reality (AR), virtual Reality (VR), serta game-

based learning dan gamifikasi 

Manfaat menggunakan media berteknologi digital dalam 

pendidikan dapat memperkenalkan ruang kelas pada 

peluang dan sumber daya yang mungkin peserta didik 

tidak dapat akses. Contoh sumber daya teknologi yang 

dapat digunakan untuk terlibat dan mendidik di kelas 

adalah klip video, game edukasi, dan simulasi virtual. 

Pemanfaatan teknologi atau media dalam pembelajaran 

memiliki tantangan tersendiri. Misalnya keterbatasan 

anggaran biaya serta lingkungan dan aspek-aspeknya 

merupakan sebuah subsistem dalam pembelajaran yang 
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turut mempengaruhi keberhasilan pemanfaatan teknologi 

dalam pembelajaran. Namun, terlepas dari tantangan-

tantangan tersebut, mengintegrasikan media berteknologi 

digital ke dalam pembelajaran merupakan sebuah 

kebutuhan saat ini. Karena menyiapkan peserta didik 

untuk siap menghadapi kehidupan masa depannya harus 

segera dimulai dari masa belajar di sekolah. Merancang 

aktivitas belajar yang sesuai dengan dunia nyata kadang 

sulit dilakukan. Untuk itulah diperlukan media 

berteknologi digital untuk menghadirkan dunia nyata dan 

segala problematikanya di ruang kelas. Supaya peserta 

didik terbiasa problem solving untuk menghadapi 

permasalahan riil.  

Pemanfaatan media pembelajaran berteknologi digital 

yang baik yaitu ketika peserta didik tidak hanya 

menggunakan teknologi setiap hari, tetapi memiliki akses 

ke berbagai alat yang sesuai dengan tugas belajar dan 

memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk 

membangun pemahaman yang lebih dalam tentang suatu 

konten. Integrasi teknologi juga bergantung pada jenis 

teknologi yang tersedia dan jumlah akses yang dimiliki 

peserta didik terhadap teknologi. Syarat utama untuk 

mengintegrasikan teknologi yang berhasil adalah tentang 

kesediaan untuk beradaptasi dengan perubahan. Hal ini 

merupakan proses berkelanjutan dan tuntutan 

pembelajaran berkelanjutan bagi semua pihak, terutama 

bagi guru sebagai ujung tombak pendidikan Indonesia. 

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat dimaknai bahwa 

teknologi sebagai media digital memiliki manfaat dalam 

upaya memotivasi belajar siswa SD selama pandemi. 

Manfaat media digital yang paling penting adalah 

meningkatkan motivasi belajar siswa. 
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Adapun tujuan dari penerapan budaya digital dalam 

pembelajaran di kelas ini adalah: 

a. Menciptakan suasana kelas belajar yang mandiri, 

inovasi dan efektif dengan pemanfaatan portal rumah 

belajar, google, Power point, dan Zoom meeting, google 

class 

b. Mewujudkan merdeka belajar dengan memberikan 

kebebasan siswa untuk berekspresi, berkreasi dan 

berinovasi menggunakan media teknologi hp 

pemanfaatan portal rumah belajar, google foormulir 

dan watsap (WA), power point  

c. Melakukan pendekatan yang berpihak pada siswa. 

Guru dan siswa duduk bersama dalam satu forum 

melalui aplikasi portal rumah belajar, google formulir 

dan watsap (WA), Power point, dan canva for 

education untuk membicarakan kesepakatan kelas 

yang berpusat pada kepentingan siswa. 

d. Mengakomodasi keberagaman, budaya positif, dan 

sumber daya sekolah dengan cara mentaati tata tertib 

dan budaya sekolah serta mengoptimalkan sumber 

daya yang dimiliki sekolah untuk dimanfaatkan secar 

maksimal dalam rangka mewujudkan sekolah impian 

siswa. 

e. Meningkatkan literasi dan budaya digital siswa. 

Penggunaaan teknologi digital sekarang ini adalah 

kenisacayaan sebagai salah satu kacakapan abad 21. 

Siswa diharapkan mampu memaksimalkan potensi 

teknologi informasi digital untuk pembelajaran di 

kelas. 
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Keterampilan yang Harus Dimiliki Guru SD  

di Era Digital 

Menjadi guru SD dalam pendidikan era digital memiliki 

tantangan tersendiri, di mana Anda mulai mengenalkan 

teknologi pada siswa sejak dini atau masih dasar. 

Pendidikan dasar ini bisa menjadi penentu bagaimana 

kemampuan siswa ke depannya dalam menggunakan 

teknologi. Meski begitu, hal tersebut bukanlah masalah 

besar, asalkan Anda memiliki 7 keterampilan guru SD di 

era digital seperti berikut ini: 

1. Critical Thinking 

Keterampilan untuk berpikir kritis (critical thinking) 

dan mampu menyelesaikan masalah (problem 

solving) haruslah dimiliki guru pada era digital. Kalau 

guru bisa berpikir secara kritis dan memiliki 

kemampuan penyelesaian masalah yang baik, maka 

murid juga akan bisa mengadaptasi kemampuan 

tersebut. 

Berpikir kritis (critical thinking) di sini artinya mampu 

berpikir secara rasional, memiliki kemampuan 

berpikir yang luas, meliputi kemampuan menganalisis 

dan mensintesis permasalahan dan pemecahannya, 

membuat kesimpulan, serta mengevaluasi. 

Singkatnya adalah mampu berpikir untuk 

menyelesaikan masalah dan bertujuan menjadi lebih 

baik. 

Jika Anda memiliki kemampuan critical 

thinking dan problem solving yang baik, murid akan 

memberikan penalaran yang masuk akal, 

menggunakan pemikirannya sendiri untuk berusaha 

menyelesaikan permasalahan dengan mandiri, dan 

memiliki kemampuan untuk menganalisis masalah. 
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2. Mengikuti Perkembangan Teknologi 

Era digital abad 21 ini adalah zaman di mana 

semuanya berbasis teknologi. Saat ini, teknologi dan 

ilmu pengetahuan terus berkembang secara global 

dengan pesat. Penggunaan gawai dan internet 

khususnya media sosial tidak bisa dipisahkan dari 

kehidupan kita sehari-hari. 

Ini juga punya dampak besar bagi kegiatan 

pembelajaran untuk guru dan siswa. Guru harus 

menyikapi hal ini dalam pembelajaran dan terus 

mengikuti perkembangan teknologi. 

Guru bisa memberi pembelajaran dengan 

memanfaatkan internet. Misalnya memberi materi 

pelajaran, soal-soal latihan, PR, atau tugas 

secara online. Guru bisa juga mengarahkan murid 

menonton video tutorial pembelajaran pada YouTube. 

Di kelas guru juga bisa memanfaatkan teknologi. 

Guru bisa menggunakan PPT dengan desain menarik 

dan mempresentasikan dengan proyektor. 

3. Melakukan Discovery Learning 

Metode pembelajaran Discovery Learning adalah 

metode pembelajaran untuk mendorong murid 

menemukan pengetahuan sendiri atau secara 

mandiri. Dalam metode pembelajaran ini, murid akan 

diarahkan untuk bisa belajar dengan self-

learning atau secara aktif dan mandiri. 

Murid akan diarahkan untuk memanfaatkan berbagai 

sumber (source) yang ada, entah dari buku pelajaran 

atau internet. Murid akan belajar untuk menemukan 

suatu konsep pengetahuan dengan menggali dan 

menyelidiki materinya. 
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Dengan guru menerapkan metode 

pembelajaran Discovery Learning ini, maka akan 

berguna juga untuk merangsang kemampuan critical 

thinking dan problem solving para murid. Murid juga 

akan terdorong untuk menerapkan life-long learning. 

4. Melakukan Collaborative dan Blended Learning 

Guru juga diharapkan mampu 

melakukan Collaborative & Blended Learning. Ciri 

dari era digital industri 4.0 adalah menekankan 

budaya kerja kolaboratif (collaborative). 

Metode Collaborative Learning akan mempersiapkan 

murid supaya nantinya terbiasa menjalankan budaya 

kerja kolaboratif dan merangsang kemampuan 

menjalin hubungan sosial dan berkomunikasi. 

Selain itu juga ada Blended Learning yang 

mengkolaborasikan metode pembelajaran online dan 

tatap muka (offline). Metode ini layak dicoba 

khususnya pada masa pandemi ini di mana sekolah 

masih dilakukan dari rumah secara online. 

Metode ini menjadi jawaban dari pembelajaran 

dengan keterbatasan jarak. Metode ini akan 

memanfaatkan teknologi secara total, maka dari itu 

guru harus selalu melek dan update mengenai 

perkembangan teknologi. 

5. Mengoptimalkan Potensi Siswa 

Guru diharapkan memiliki kemampuan student 

leadership and personal development untuk 

mengembangkan potensi dan talenta para siswa. 

Guru harus memahami bahwa potensi setiap siswa 

berbeda-beda dan harus dikembangkan. Munculkan 

dan tingkatkan rasa percaya diri siswa dalam 

mengembangkan potensi dan talentanya. 
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Guru harus menjadi kritis terhadap kebijakan di 

sektor pendidikan dan memerhatikan berbagai isu 

yang sedang berkembang. Guru menjadi advokat bagi 

siswa dan membantu siswa yang sedang ada dalam 

masalah, entah masalah di rumah, di lingkungan, 

atau secara akademik di sekolah. 

Guru harus bisa memotivasi, menjadi pendengar yang 

baik, dan memberi semangat bagi siswa dalam 

menghadapi masalahnya. Guru juga menjadi teladan 

bagi para siswa. Dengan begini, siswa akan merasa 

terbuka dan performa belajar dan dalam 

mengembangkan potensinya juga semakin baik. 

6. Membuat Media Belajar yang Menarik 

Siswa SD akan lebih senang dan bersemangat belajar 

apabila menggunakan media pembelajaran yang 

menarik. Oleh sebab itu, guru SD di era digital harus 

memiliki keterampilan dalam membuat media belajar 

yang menarik menggunakan teknologi, seperti 

membuat media audio visual berupa video 

pembelajaran, podcast atau audio books, hingga 

diagram atau infogram. Dengan begitu, siswa akan 

tertarik mengikuti kegiatan belajar. 

7. Menciptakan Game-Based Learning 

Keterampilan yang harus Anda miliki selanjutnya 

yaitu menciptakan Game Based Learning. Pasalnya, 

dengan mengajak siswa belajar sembari bermain 

dapat menghilangkan kebosanan mereka selama 

belajar. 

Victorian Department of Education and Training 

Australia mengatakan bahwa pembelajaran yang 

dipadukan dengan aktivitas bermain dapat 

menstimulasi siswa untuk berpikir kritis yang 

diperlukan pada jenjang pendidikan berikutnya. 

https://blog.kejarcita.id/kompetensi-apa-yang-harus-dimiliki-guru-era-digital/
https://blog.kejarcita.id/kompetensi-apa-yang-harus-dimiliki-guru-era-digital/
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Adapun jenis Game Based Learning yang Anda pilih 

harus berkaitan dengan materi pembelajaran dan 

mendukung kemampuan berpikir mereka untuk 

memahami materi tersebut. Anda bisa 

membuat games yang menuntut siswa untuk 

membuat keputusan dengan tepat dan cepat, 

memecahkan masalah, melatih kreativitas, serta 

berkolaborasi dengan teman sekelas. 

Dalam menghadapi perkembangan teknologi 

keterampilan yang harus dimiliki guru SD dalam 

pendidikan era digital seperti saat ini. Dengan 

memiliki keterampilan tersebut, Anda dapat 

menciptakan suasana belajar lebih efektif dan efisien 

menggunakan teknologi. 

Penggunaan Media Digital dalam Pembelajaran di Kelas 

Media digital berbasis teknologi dapat digunakan untuk 

mempermudah, mempercepa sekaligus mengefektifkan 

proses pembelajaran dikelas. Beberapa media digital 

digunakan dalam proses pembelajaran di kelas, antara 

lain: 

1. Guru memanfaatkan multimedia Interaktif, 

kombinasi dari berbagai media seperti teks, gambar, 

suara, animasi, video dan lainnya 

2. Guru memanfaatkan komputer dan layar proyektor 

untuk menjelaskan materi pelajaran yaitu Power 

point,  

3. Guru memanfaatkan Digital video dan animasi 

dengan pembelajaran berbasis video dapat membuat 

peserta didik lebih cepat untuk memahami materi 

pembelajaran 

4. Guru membuat video tutorial untuk dipelajari oleh 

siswa secara mandiri lengkap dengan soal uji 

kompetensi 
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5. Pembuatan e-learning (pembelajaran dalam jaringan) 

melalui web sekolah  

6. Guru membuat video dari proses pembelajaran di 

kelas untuk kemudian di unggah di web sekolah atau 

disimpan di perpustakaan sekolah untuk ditonton 

ulang oleh siswa 

7. Guru membuat video interaktif berisi latihan soal dari 

materi yang sudah diajarkan untuk permainan siswa. 

Jelasnya, media digital dalam proses pembelajaran dapat 

digunakan sebagai tutorial, sebagai pengajaran, atau 

sebagai alat belajar. Media digital memang tidak akan 

menggantikan guru, tetapi guru yang menggunakan 

teknologi akan menggantikan guru. Berorientasi masa 

depan adalah semua tentang tenologi dan multi-

screening, dan pendidikan tidak boleh ketinggalan. 

Menyongsong Guru  yang Kompeten di Era Digital 

Teknologi informasi dan komunikasi (TIK) dalam 

pendidikan sangat penting. Sebab di Zaman digital seperti 

ini guru harus mampu menguasai Teknologi Informasi 

Komunikasi sebagai bahan untuk mengembangkan 

berbagai hal. Sebagai kegiatan di lembaga pendidikan 

formal sangat bergantung pada alat-alat modern. Jika 

guru buta TIK maka pasti akan tertinggal dan tidak bisa 

mengikuti perkembangan dan tidak bisa mengikuti 

perkembangan. Jika guru “buta tik” maka pasti akan 

tertinggal dan tidak bisa mengikuti perkembangan. 

Seperti komputer, jika dulu guru menulis RPP dan silabus 

menggunakan mesin ketik bahkan tulisan tangan, maka 

sekarang harus memakai komputer/laptop. Tidak hanya 

itu semua tidak berhenti pada komputer, namun sudah 

berkembang ke dalam teknologi internet. Hampir semua 

administrasi guru, pendataan dan berbagai aktivitas lain 

seperti tes menggunakan internet. Menguasai Teknologi 
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informasi dan komunikasi bagi semua guru hukumnya 

wajib dan mutlak, tidak hanya guru muda saja, namun 

yang sudah tua wajib memenuhinya. 

Guru terutama guru SD harus kreatif karena di era guru 

global seperti ini guru harus melek teknologi informasi 

atau biasa disebut information teknologi (IT) artinya paham 

betul pengertian, jenis, cara memanfaatkan dan membuat 

inovasi pembelajaran melalui IT tersebut dan juga 

komputer.  Kenyatan saat ini banyak guru guru SD 

menggunakan gadget berupa smartphone yang hanya 

untuk bermain, berselancar di dunia media sosial 

(medsos) saja. Pada hal IT tersebut, banyak kreativitas 

guru Sd bisa diasah dan dikembangkan agar bermanfaat 

bagi guru sendiri maupun siswa. 

Secara umum kewajiban menerima, memahami informasi 

teknologi sudah tercantum di Undang-Undang Guru dan 

Dosen 2005 tentang kewajiban guru dan berbagai 

kompetensi yang harus dikuasai guru. Namn secara 

terperinci, pemerintah mendorong guru untuk 

meningkatkan pemanfaatan Teknologi informasi dan 

komunikasi dalam pembelajaran. Melalui peraturan 

Menteri Pendidikan Nasional No. 78 tahun 2009 tentang 

penyelenggaraan sekolah bertaraf Internasional pada 

jenjang pendidikan Dasar Menengah dalam BaB II. 

Standar Penyelenggaraan, Bagian Ketiga mengenai 

Standar penyelenggaraan, dalam Pasal 5 Ayat 2 

menyebutkan bahwa “Proses pembelajaran sebagaimana 

dimaksud ayat (1) menerapkan pendekatan pembelajaran 

berbasis teknologi informasi dan komunikasi, aktif, 

kreatif, efektif, menyenangkan dan kontektual” menjadi 

landasan untuk memenuhi ompetensi digital. Oleh karena 

itu, amanat di atas harus dipahami bahwa guru yang 

melek atau tanggap harus dipahami bahwa guru yang 

mampu menjawab tantangan jaman adalah guru yang 

paham Teknologi informas dan komunikasi. 
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Kompetensi guru dalam menjalankan tugasnya terdiri 

dari kompentesi peadagogik, kompetensi kepribadian, 

kompetensi, kompetensi sosial dan kompetensi 

propesional. Guru dalam perkembangan teknologi digital 

untuk meningkatkan kemampuannya tersebut dalam 

memberikan layanan Pendidikan. 

Guru yang menguasai dan memahami teknologi informasi 

dan komunikasi akan mampu menyiapkan perangkat 

pembelajaran sendidi dengan lebih baik dan beragam.dan 

pembelajaran dapat dilakukan efektif dan efisien. 

Menguasai, memahami atau melek Informasi Teknologi 

(IT) mendorong guru menciptakan media pembelajaran, 

membuat bahan ajar, modul bahkan buku ilmiah seputar 

IT dalam dunia pendidikan Dasar. Misalnya dalam 

pemanfaatan software multimedia dan media 

pembelajaran berbasis TIK. Guru dapat melakukannya 

dalam penyajian bahan pelajaran dalam bentuk penyajian 

materi yang lebih inovatif dan kreatif sebagai cara 

peningkatan motivasi belajar di kelas. Melalui 

pemanfaatan software multimedia dan media 

pembelajaran berbasis TIK tersebut, maka pendekatan 

pembelajaran mencapai hasil yang optimal, karena cara 

ini lebih mudah dingat, dipahami dan ditrasfer untuk 

menghadapi pemecahan masalah yang dialami. 

Melek informasi teknologi tidak hanya masalah komputer, 

namun juga jaringan internet yang memudahkan guru 

menemukan dunia maya yang lebih luas, Fauzi (2008, 

833-335) menjelaskan internet singkatan dari 

Interconnection Networking. Internet   berasal dari bahasa 

latin, “Inter” yang berarti antara. Secara kata internet 

berarti jaringan atara atau penghubung, sehingga 

kesimpulan dari defenisi komputer dan jaringan di dunia 

yang berbeda sistem operasi maupun aplikasi dimana 

hubungan tersebut memanfaatkan kemajuan komunikasi 
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(telepon dan satelit yang menggunakan protokol TCP/IP 

(Transmission Control/Internet Protokol) 

Melihat perkembangan teknologi, akan sangat tertinggal 

dunia pendidikan kita, jika tidak bisa memanfaatkan 

teknologi internet, setidaknya dosen mampu dan 

mengajarkan pemanfaatan. Resources yang ada di 

internet sebagai salah satu pembelajaran maupun bahan 

pengajaran (Muhammad Adri;2007). Maka dari itu melek 

TIK sangat penting sebagai bahan guru untuk selalu 

meningkatkan kualitas, menciptakan inovasi-inovasi 

pembelajarn dan juga selalu update terhadap isu-isu 

pendidikan dan menjadi bahan untuk mencari solusinya. 
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9 
PENDIDIKAN ANDRAGOGI 

Sudirman 

UIN Alauddin Makassar 

 

Pengertian 

Mendefinisikan suatu istilah tidak serta merta didapat 

dari satu pendapat saja, terlebih lagi untuk andragogi 

dimana istilah ini merupakan satu sub dari bahasan 

tentang pendidikan yang begitu kompleks. Akan banyak 

pendapat dan juga pandangan berbeda. Namun 

perbedaan ini agaknya dapat direspon secara positif 

untuk mendapatkan pengertian mengenai andragogi 

secara lebih luas dan komprehensif. Secara etimologi, 

andragogi berasal dari kata Yunani “anere” yang berarti 

“dewasa” dan “agogus” yang berarti “mendidik atau 

mengajari.” Pada awal masa penggunaan istilah 

andragogi di Indonesia, dikenal dengan pembelajaran 

orang dewasa. Kemudian, istilah tersebut berkembang 

menjadi pendidikan orang dewasa.  

Knowles (2005) yang juga dikenal sebagai Bapak 

Andragogi mengartikan andragogi sebagai “seni  dan ilmu 

tentang mengajar orang dewasa atau yang biasa disebut 

the art and science of teaching adult.” Pengertian ini 

menunjukkan Knowles dengan pemahamannya bahwa 

mendidik orang dewasa tidak sekedar “mengajar” akan 

tetapi perpaduan antara penerapan garis-garis keilmuan 

dan kreatifitas pendidik dalam upayanya membantu 
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orang dewasa belajar. Maka, pendidik dikatakan berhasil 

apabila pendidik mampu membawa kecakapan keilmuan 

yang dimiliki dengan sentuhan “seni” sehingga dapat 

menarik minat pelajar dewasa untuk belajar dan menjadi 

pembelajar.  

Ada lagi Laird (Hendrayat,S 2005)  yang mendefinisikan 

andragogi sebagai “ilmu tentang orang dewasa belajar 

atau the science of adult learning.” Definisi yang 

dikemukakan Laird lebih mengarah kepada psikologi 

belajar. Artinya, definisi ini memandang andragogi dari 

sisi orang dewasa selaku pelajar yang melakukan usaha 

untuk mendapatkan suatu pengetahuan dan bukan 

pengajaran dari seorang pendidik kepada peserta didik. 

Sementara itu, Liveright (Knowles, M. 2005) 

mengemukakan definisi yang menitikberatkan pada 

proses. Ia mengartikan andragogi sebagai:  

“Suatu proses pendidikan kepada orang-orang 

yang tidak lagi secara reguler mengikuti atau 

belajar di sekolah untuk secara sadar 

mengupayakan perubahan informasi, 

pengetahuan, pengertian, keterampilan, apresiasi 

dan sikap.” 

Sementara menurut Suprijanto (2008), andragogi atau 

pendidikan orang dewasa adalah: Pendidikan bagi orang 

dewasa yang menggunakan sebagian waktunya dan 

tanpa dipaksa ingin meningkatkan pengetahuan, 

keterampilan, dan mengubah sikapnya dalam rangka 

pengembangan dirinya sebagai iindividu dan 

meningkatkan partisipasi dalam pengembangan sosial, 

ekonomi, dan budaya secara seimbang dan utuh. 

Dari berbagai paparan di atas, dapat dijelaskan bahwa 

andragogi atau pendidikan orang dewasa berangkat dari 

keinginan mereka sendiri dan bukan karena paksaan, 

berjalan atas dasar inisiatif orang dewasa untuk 
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mempelajari sesuatu serta bertujuan untuk memperoleh 

perubahan dalam rangka meningkatkan kualitas diri dan 

pengembangan sosial. Inilah kemudian menjadi ciri 

utama pembelajaran orang dewasa di mana pendidik 

hanya membantu pelajar dewasa untuk belajar dan 

menjadi pembelajar.  

Konsep Dasar Andragogi  

Pendidikan orang dewasa memiliki karakteristik khusus 

sesuai dengan tahap perkembangannya. Terdapat aspek 

fundamental yang berbeda dengan pendidikan anak. Hal 

ini tidak bisa diabaikan karena aspek-aspek tersebut 

berkaitan dengan proses mereka belajar. Maka, 

pemahaman tentang bagaimana orang dewasa belajar 

perlu diperhatikan untuk mengoptimalkan capaian 

belajar (Brook, 2013).  

Berikut disajikan perbedaan pedagogi dan andragogi 

menurut Knowles. 

Tabel 1. Tabel Perbedaan Pedagogi dan Andragogi 

No.   Indikator Pedagogi  Andragogi  

1.  Konsep diri  Ketergantungan  Peningkatan arah 

diri atau 
kemandirian  

2.  Pengalaman  Berharga kecil  Pelajar 

merupakan 

sumber daya 

yang kaya untuk 

belajar  

3.  Kesiapan  Tugas 

perkembangan:  
tekanan sosial  

Tugas 

perkembangan:  
peran sosial  

4.  Perspektif 

waktu  

Aplikasi 

ditunda  

Kecepatan aplikasi  

5.  Orientasi 
untuk 

belajar  

Berpusat pada 
substansi mata 

pelajaran  

Berpusat pada 
masalah  
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No.   Indikator Pedagogi  Andragogi  

6.  Iklim belajar  Berorientasi 
otoritas, resmi, 

dan kompetitif  

Mutualitas/pemberi
an pertolongan, 

rasa hormat, 

kolaborasi, dan 

informal  

7.  Perencanaan  Oleh guru  Reksa (mutual) 

diagnosis diri  

8.  Perumusan 

tujuan  

Oleh guru  Reksa negosiasi  

9.  Desain  Logika materi 

pelajaran, unit 
konten  

Diurutkan dalam 

hal kesiapan unit 
masalah  

10.  Kegiatan  Teknik 

pelayanan  

Teknik pengalaman 

(penyelidikan)  

11.  Evaluasi  Oleh guru  Reksa diagnosis 
kebutuhan dan 

reksa program 

pengukuran  

 

Dari tabel, dikemukakan beberapa implikasi terkait 

konsep orang dewasa sebagai pembelajar. Pertama, 

bahwa seseorang dianggap dan diperlakukan sebagai 

orang dewasa dalam hal bahwa orang tersebut telah 

mengalami peningkatan arah diri atau kemandirian. Hal 

ini terlihat dari cara ia memandang dan menilai dirinya 

mampu dan kompeten untuk mengambil suatu langkah, 

termasuk di dalamnya keputusan mempelajari sesuatu 

atau tidak. Kemandirian dalam belajar akan 

mengakibatkan proses belajar secara mandiri atas 

inisiatif sendiri tanpa perintah ataupun arahan dari pihak 

lain. Kedua,  seseorang  disebut  dewasa apabila 

pengalaman  dianggapnya sebagai bahan belajar berharga 

dan bisa ia gunakan untuk meningkatkan dan mengasah 

pengetahuan serta diterapkan dalam mengatasi masalah 

hidupnya. Ketiga, kedewasaan dapat dikatakan kepada 

seorang yang selalu siap belajar akan berbagai hal 
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dimana dibutuhkannya untuk menjalankan peran juga 

tanggung jawab di lingkungan sosial. Keempat, dewasa 

dalam kaitannya belajar adalah seseorang akan 

menghargai rekan dan bertukar pikiran untuk 

membentuk bangunan pengetahuan yang utuh tentunya 

setelah bercermin pada kebutuhan diri dan kebutuhan 

orang di sekitarnya. Kelima, prioritas terhadap bahan apa 

yang harus dipelajari didasarkan pada masalah 

mendesak yang memerlukan pemecahan dengan segera 

dan bisa berubah seiring berkembangnya keperluan 

pribadi.  

Dalam pendidikan orang dewasa, pengalaman yang baik 

perlu dibangun pada setiap tindakan. Sebab, pengalaman 

memiliki pengaruh penting atas setiap tindakan yang 

mereka lakukan.  Memaksimalkan proses pembelajaran 

bagi orang dewasa berarti memperluas proses 

pengalaman secara bertahap. Dengan begitu, andragogi 

atau pendidikan orang dewasa secara konsep dapat 

menjawab kebutuhan pelajar dewasa terkait segala aspek 

dalam aktivitas pembelajaran.  

Prinsip-prinsip Andragogi 

Prinsip-prinsip andragogi memuat asumsi krusial tentang 

cara belajar orang dewasa (Arif, 1994). Prinsip ini 

memberi batasan antara konsep pembelajaran andragogi 

dengan konsep pembelajaran lainnya (Lunandi, 1993). 

Terdapat 6 prinsip dasar andragogi buah gagasan 

Knowles, yaitu: “1. The need to khow; 2. The learners self-

concept; 3. The role of learner’s experiences; 4. Readiness 

to learn’ 5. Orientation to learning; 6. Motivation.” Berikut 

penjelasan dari masing-masing prinsip dimaksud.  

1. The need to know atau kebutuhan pengetahuan  

Mempelajari sesuatu bagi orang dewasa merujuk 

pada kebutuhan mereka, apakah pengetahuan 
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tersebut benar-benar ia butuhkan atau tidak. 

Pertimbangan mengenai manfaat juga dampak dari 

apa yang akan ia pelajari akan dilakukan sebelum 

akhirnya mereka memilih untuk terlibat dalam 

kegiatan pembelajaran. Maka, dalam pendidikan 

orang dewasa dikenal satu ungkapan nyata “adalah 

tugas pertama seorang fasilitator itu membantu para 

peserta didik untuk menyadari need to know.” 

Kebutuhan pengetahuan pada andragogi selanjutnya 

diwujudkan dalam hal pelibatan mereka ketika 

merencanakan proses pembelajaran yang akan 

ditempuh. Desain materi berikut tujuan 

pembelajaran yang dirancang bersama akan 

membuat peserta didik menyadari betul pentingnya 

mengkuti pembelajaran. Selain itu, kebutuhan 

pengetahuan juga terlihat dari pengajuan pertanyaan 

dimana hal itu merupakan buah dari rasa ingin tahu 

yang ada dalam diri mereka.  

2. Self-concept atau konsep diri  

Konsep diri pada orang dewasa telah sampai pada 

konsep diri yang positif. Konsep ini mendukung 

adanya pergeseran persepsi dalam diri individu dari 

ketergantungan menuju sosok manusia yang bisa 

mengarahkan diri sendiri. Orang dewasa merasa 

bahwa mereka bisa menilai diri sendiri dan 

menentukan langkah yang diambil.  

Prinsip self-concept juga berimplikasi pada hal lain, 

berupa penghargaan terhadap self-esteem peserta 

didik dewasa. Orang dewasa sebagai pelajar sangat 

menjunjung tinggi harga diri dalam diri mereka. Oleh 

karenanya, situasi pembelajaran orang dewasa sebisa 

mungkin diarahkan untuk saling memberi balikan, 

saling mempercayai serta saling menghargai satu 

sama lain. Sebab bila tidak, peserta didik dewasa 
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akan cenderung bereaksi negatif terlebih lagi 

manakala pendidik terkesan menggurui.   

3. The role of the learner’s experiences atau pengalaman 

hidup  

Pengalaman hidup dalam andragogi dianggap sebagai 

bahan belajar berharga dan bisa digunakan untuk 

meningkatkan dan mengasah pengetahuan. 

Kehidupan yang telah dilakoni setiap individu tentu 

beragam tergantung latar belakang dan lingkungan 

dimana ia tinggal. Pengalaman-pengalaman yang 

didapat oleh seorang individu akan membentuk 

kecakapan baru untuk merespon keadaan saat ini. 

Ketentuan ini berlaku pula dalam proses 

pembelajaran orang dewasa. Sejalan dengan itu, 

kegiatan pembelajaran baiknya memanfaatkan 

pengalaman yang dimiliki pelajar dewasa menjadi 

sumber belajar maupun dijadikan metode 

pembelajaran berbasis pengalaman demi mencapai 

kemudahan dalam mengenalkan pengetahuan baru.  

4. Readines to learn atau kesiapan belajar  

Orang dewasa merasa siap belajar akan berbagai hal 

dimana hal itu dibutuhkannya untuk menjalankan 

peran juga tanggung jawab di lingkungan sosial. 

Basleman dan Mappa menyebutkan ungkapan 

senada bahwa, “orang dewasa ingin mempelajari 

bidang masalah yang dihadapi dan dianggapnya 

relevan.” Situasi kehidupan bermasyarakat menuntut 

seseorang untuk mempelajari sesuatu dan 

mengaplikasikannya dalam kehidupan yang dijalani. 

Kesiapan orang dewasa dalam belajar semakin efektif 

bila mereka memahami betul kehidupan mereka dan 

kiat-kiat untuk mengantisipasi situasi-situasi nyata 

di kehidupan mereka. Implikasinya, dalam meramu 

proses pembelajaran perlu diperhatikan urutan tugas 
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dan tanggung jawab sosial pelajar serta posisi awal 

saat mereka memulai belajar. Adapun dinamika 

kebutuhan belajar bisa dibantu dengan arahan dan 

dukungan selama proses belajar mengajar 

berlangsung.  

5. Orientation to learning atau orientasi belajar  

Maksud dari partisipasi orang dewasa dalam sebuah 

pembelajaran tidak lain adalah untuk segera 

digunakannya di kehidupan nyata. Kegiatan 

belajarnya diutamakan pada masalah yang tengah 

dihadapi. Pergeseran orientasi belajar orang dewasa 

juga sejalan dengan pergeseran masalah yang 

dihadapi. Oleh sebab itu, pembelajaran perlu 

diarahkan pada peningkatan kemampuan untuk 

mengatasi permasalahan yang relevan dengan tugas 

dan peran orang dewasa.  

6. Motivation atau motivasi  

Berbeda dengan anak-anak, orang dewasa dalam 

belajar lebih banyak berangkat dari keinginan dari 

dalam diri sendiri. Kegiatan belajar bagi orang dewasa 

dapat menimbulkan motivasi bila sesuai dengan 

pengalaman, kebutuhan dan kepentingannya. 

Meskipun begitu, tidak menutup kemungkinan faktor 

lain untuk memicu motivasi orang dewasa dalam 

mempelajari sesuatu (Abdulhak, 2000).  

Motivasi dapat dilihat dari partisipasi terhadap proses 

pembelajaran. Semakin aktif dalam pembelajaran, maka 

ini mengindikasikan motivasi belajar tinggi. Begitupun 

sebaliknya, semakin pasif dalam pembelajaran, maka ini 

mengindikasikan motivasi belajar yang rendah. Tugas 

pendidik seanjutnya adalah bagaimana memberikan 

kekuatan semangat kepada pelajar dewasa untuk 

melakukan kegiatan belajar untuk kemudian diarahkan 
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pada pengalaman belajar yang mampu membawa 

pencapaian tujuan secara efektif dan efisien. 

Faktor-Faktor yang memengaruhi Belajar Orang 

Dewasa 

Sebagai suatu proses, belajar mengajar tidak akan selalu 

menemui jalan mulus dan tidak juga selalu mengalami 

kesulitan. Proses belajar akan dinamis seiring adanya 

faktor yang mempengaruhi. Faktor-faktor tersebut secara 

umum dapat dikelompokkan menjadi faktor internal dan 

faktor eksternal.  

1. Faktor Internal  

Sebagaimana diketahui bahwa faktor internal adalah 

segala faktor yang berasal/bersumber dari dalam diri 

pelajar, seperti “faktor fisiologis yang mencakup 

pendengaran, penglihatan, kondisi fisiologis, serta 

faktor psikologis yang mencakup kebutuhan, 

kecerdasan, motivasi, perhatian, berpikir, serta ingat 

dan lupa.” 

Faktor fisiologis berkaitan erat dengan umur 

seseorang. Semakin tua umur seseorang, fungsi 

pancaindera akan semakin menurun. Pernyataan ini 

selaras dengan pola umum pertumbuhan dan 

perkembangan manusia sebagaimana dinyatakan 

Indayati bahwa, “setiap individu tumbuh dari 

keadaan lemah menuju keadaan kuat dan kemudian 

kembali melemah.”19 Sedang dalam Al-Qur’an 

dinyatakan:  

 

كمُ  مِن ضَعۡفٖ ثمَُّ جَعلََ مِنۢ بعَۡدِ  ََ ي خَلقَ ََ َِّ ََ ََ ٱلِِّ َِّ ََ ۞ٱللُّ

اءُ ۚٗ  ََ لقُُ مَا يشَ ََ َۡ  يَ
ٗۚ
ةٖ ضَعۡفٗا وَشَيۡبَةٗ ةٗ ثمَُّ جَعلََ مِنۢ بعَۡدِ قوَُّ ضَعۡفٖ قوَُّ

  ٥٤وَهُوَ ٱلۡعلَيمُِ ٱلۡقدَِيرُ  

Allah-lah yang menciptakan kamu dari keadaan 

lemah, kemudian Dia menjadikan (kamu) setelah 

keadaan lemah itu menjadi kuat, kemudian Dia 
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menjadikan (kamu) setelah kuat itu lemah (kembali) 

dan beruban. Dia menciptakan apa yang Dia 

dikehendaki. Dan Dialah Yang Maha Mengetahui, 

Maha  

Kuasa. (QS. Ar-Rum: 54) 

Quraish Shihab menafsirkan ayat di atas sebagai 

gambaran pertumbuhan manusia mulai dari awal, 

yakni saat masih dalam kandungan, lalu berlanjut 

tahap demi tahap hingga mencapai kekuatan saat 

dewasa. Keadaan tersebut berlangsung dalam tempo 

yang cukup lama sampai akhirnya melewati masa 

kematangan hingga hilangnya banyak potensi dan 

bertumbuh uban di kepala. Kemudian ditambahkan 

keterangan bahwa apa yang dikemukakan itu 

merupakan tahap-tahap umum bagi manusia 

kebanyakan dan tidak bersifat mutlak. Sebab tiap-

tiap individu berbeda kadar pertumbuhannya. 

Selain faktor fisik, pembelajaran orang dewasa juga 

dipengaruhi oleh faktor psikologis. Faktor psikologis 

berpengaruh besar dalam menentukan keberhasilan 

seseorang dalam belajar. Kebutuhan, kecerdasan, 

motivasi, perhatian, berpikir, serta ingat dan lupa 

mengalami dinamika seiring adanya interaksi belajar.   

2. Faktor Eksternal  

Faktor eksternal adalah faktor yang berasal dari luar 

pelajar seperti “faktor lingkungan belajar yang 

mencakup lingkungan alam, fisik, dan sosial serta 

faktor sistem penyajian yang mencakup kurikulum, 

bahan ajar, dan metode penyajian.” 

Lingkungan belajar sebisa mungkin dikelola 

sedemikian rupa, sehingga pembelajaran dapat 

berjalan maksimal dan mencapai hasil maksimal 

pula. Penataan lingkungan, baik itu lingkungan alam, 
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lingkungan fisik ataupun lingkungan sosial, yang 

baik akan memacu gairah partisipasi pelajar dan 

berdampak pada peningkatan ketekunan belajar.  

Adapun kurikulum, bahan ajar dan metode penyajian 

lebih baik bila setiap unsur-unsurnya berangkat atas 

negosiasi pengelola, pendidik dan orang dewasa yang 

hendak belajar. Penyusunan partisipatif dalam 

andragogi lebih ditekankan agar kedudukan dari 

masing-masing bagian pendidikan dapat diketahui 

sehingga mendukung efektifitas dan efisiensi 

pembelajaran.  

Perencanaan Andragogi 

Perencanaan dilakukan sebelum suatu proses dilalui, 

termasuk perencanaan dalam andragogi. Pada andragogi 

atau pendidikan orang dewasa, perencanaan 

diselaraskan dengan karakteristik khusus yang ada pada 

tingkat perkembangan mereka. Menurut Suprijanto 

(2008), komponen perencanaan pendidikan luar sekolah 

yang dapat dianggap sebagai komponen perencanaan 

pendidikan orang dewasa adalah sebagai berikut. 

1. Peserta didik perlu dipertimbangkan dengan baik 

terkait berbagai latar belakang ekonomi, sosial, 

budaya, pengalaman, umur, jenis kelamin dan 

riwayat pendidikan guna menentukan kebijakan atau 

pertimbangan pada komponen lain.   

2. Tujuan belajar pada pendidikan orang dewasa lebih 

banyak diarahkan kepada hal-hal yang bersifat 

praktis.   

3. Sumber belajar atau lebih kepada pembimbing dalam 

pendidikan orang dewasa sebaiknya berasal dari 

masyarakat setempat dan telah memahami betul 

karakteristik peserta didik yang akan dihadapi.  
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4. Kurikulum pendidikan orang dewasa umumnya 

bersifat sederhana. Pengetahuan dasar dan praktis 

lebih ditekankan. Kemudian, isinya juga sesuai 

dengan kebijakan otoritas setempat.  

5. Kejelasan organisasi pelaksana pada pendidikan 

orang dewasa juga tidak kalah penting. Hal-hal yang 

perlu ditegaskan terkait organisasi pelaksana adalah 

bagaimana susunan personalianya, siapa 

pelaksananya, apa kegiatannya, apa 

perlengkapannya, dari mana sumber dananya, dan 

siapa penanggung jawabnya.  

6. Penyusunan program pendidikan dan segala hal 

terkait termasuk pembelajaran di dalamnya, baiknya 

juga mempertimbangkan kondisi masyarakat 

setempat. Terkait harapan masyarakat setempat dan 

dukungan patut dimasukkan dalam suatu skala 

prioritas.  

7. Isi program pendidikan harus relevan dengan 

kebutuhan peserta didik serta mampu memberikan 

kemanfaat langsung. Lebih lanjut, setiap program 

pendidikan harus menyentuh ranah praktis yang 

mana berguna bagi keperluan hidup peserta didik.  

8. Struktur organisasi. Struktur organisasi pada 

pendidikan orang dewasa sama halnya dengan 

organisasi pelaksana, yakni harus mencerminkan 

kejelasan.  

Sementara Knowles, tahap-tahap pembelajaran orang 

dewasa, yaitu: 

1. Menciptakan iklim yang kondusif untuk belajar  

2. Mengadakan struktur untuk saling merencanakan  

3. Mendiagnosis kebutuhan belajar  

4. Merumuskan arah belajar  
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5. Merancang pola pengalaman belajar  

6. Mengelola pelaksanaan pengalaman belajar  

7. Mengevaluasi hasil dan mendiagnosis kembali 

kebutuhan belajar  

Menurut Knowles, iklim belajar mencakup “lingkup fisik 

dari kegiatan belajar serta etos psikologis.” Selanjutnya, 

iklim belajar tersebut juga dapat memengaruhi cara dan 

pola interaksi antara warga belajar dengan fasilitator. 

Maka, pada pertemuan awal fasilitator penting rasanya 

menciptakan suasana baik. Dengan begitu, fasilitator 

bersama warga belajar dapat merumuskan tujuan belajar 

secara bersama-sama. Tujuan belajar yang dirancang 

bersama akan mampu membentuk pola pengalaman 

belajar yang diinginkan oleh warga belajar. Proses 

mengarahkan warga untuk mempelajari suatu informasi, 

membuat keputusan dan berbagai hal dibutuhkan agar 

proses belajar berjalan efektif. Akhirnya, fasilitator 

bersama warga belajar mengevaluasi pembelajaran serta 

mendiagnosis kebutuhan belajar yang akan datang.  

Basleman dan Mappa (2011) menuturkan tahap-tahap 

pembelajaran yang lebih luas dalam bukunya meliputi: 

1. Perumusan tujuan pembelajaran  

Sebelum melangkah ke dalam proses pembelajaran 

dengan segala pengalaman belajar nantinya, tujuan 

pembelajaran hendak dirumuskan mengenai apa 

yang perlu diketahui, dilakukan, dan dihayati dari 

kegiatan belajar. Sebab, rumusan tujuan akan 

memengaruhi berbagai keputusan utamanya pada 

konten pembelajaran. Adapun pada pembelajaran 

orang dewasa disarankan untuk melibatkan mereka 

dalam perumusan tujuan supaya kebutuhan belajar 

dapat tersalurkan.  
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2. Pengembangan alat evaluasi  

Keberhasilan pencapaian tujuan pembelajaran 

diukur menggunakan alat evaluasi. Maka, usai 

menetapkan tujuan pembelajaran tahap selanjutnya 

adalah menentukan alat evaluasi. Alat evaluasi 

sesuai perubahan tingkah laku dirancang. Sebagai 

contoh jenis alat evaluasi adalah tes lisan, tertulis 

dan perbuatan.  

3. Analisis tugas belajar dan identifikasi kemampuan 

warga belajar  

Segala unsur yang belum dikuasai ditekankan untuk 

diidentifikasi dan diseleksi pada tahap ini. Hal 

tersebut kemudian dijadikan sebagai bahan 

pelajaran. Perbedaan tiap individu, motivasi dan 

potensi turut diidentifikasi dan diarahkan untuk 

mengatasi permasalahan belajar.  

4. Penyusunan strategi belajar-membelajarkan  

Strategi belajar dan membelajarkan memuat rencana 

fasilitator untuk melaksanakan pembelajaran yang 

baik dilaksanakan demi mencapai tujuan 

pembelajaran. Uraian waktu, tempat dan format 

pembelajaran akan dijabarkan. Kriteria yang 

digunakan untuk memilih strategi berkisar pada 

efisiensi, efektifitas dan keterlibatan warga belajar.  

5. Pelaksanaan kegiatan belajar dan membelajarkan  

Tahap ini menjawab tentang bagaimana pelaksanaan 

strategi belajar yang telah disiapkan sebelumnya. 

Penjabaran lebih lanjut akan dituangkan dalam sub 

tersendiri, yakni pelaksanaan pembelajaran 

andragogi.  
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6. Pemantapan hasil belajar  

Tahap ini merujuk pada tugas baik itu berbentuk 

latihan mandiri, pembelajaran lanjut maupun reviu 

tugas dari fasilitator. Pelaksanaannya tidak terikat 

pada jadwal pembelajaran. Artinya, kegiatan ini 

bersifat tidak terstruktur dan bermaksud untuk 

memantau hasil belajar yang telah dicapai sementara.  

7. Evaluasi hasil belajar dan program belajar  

Kegiatan evaluasi hasil dan program belajar 

dilaksanakan dalam rangka memperoleh feedback 

atas pencapaian tujuan pembelajaran, proses belajar, 

program belajar dan alat yang digunakan untuk 

evaluasi. Efektifitas dan efiensi ditelaah sedemikian 

rupa serta di-crosscheck keseuaiannya pada semua 

bentuk proses belajar dan membelajarkan.  

8. Perbaikan program kegiatan belajar  

Bermodal hasil evaluasi, warga belajar yang tidak 

mencapai tingkat keberhasilan diterapkan program 

perbaikan. Program perbaikan atau remedial meliputi 

aspek, pokok bahasan dari tugas belajar dan tujuan 

pembelajaran yang belum sesuai. Usai ditempuh 

semua tahapan berikut analisis dan pelaksanaan 

fungsi setiap komponen, maka darinya perlu direvisi 

untuk program belajar selanjutnya.  

Dalam perkembangan pendidikan orang dewasa saat 

ini lebih banyak menggunakan metode perencanaan 

pastisipatif. Ciri utama dari perencanaan partisipatif 

adalah adanya keterlibatan semua pihak dalam 

proses pendidikan mulai dari perencanaan, 

pelaksanaan sampai evaluasi. Keuntungan nyata dari 

perencanaan partisipatif ini adalah setiap komponen 

perencanaan pendidikan orang dewasa akan 

memenuhi kualifikasi dan kebutuhan masyarakat 
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baik sebagai partisipan maupun tidak. Kalaupun 

kebijakan atau keputusan pada akhirnya diserahkan 

kepada pihak penyelenggara pendidikan, agaknya 

pertimbangan dari pihak lain seperti masyarakat 

tetap menjadi acuan.  

Pelaksanaan Pembelajaran Andragogi 

Pelaksanaan pembelajaran andragogi merujuk  pada 

pelaksanaan strategi belajar-membelajarkan yang telah 

direncanakan sebelumnya (Olim, 2013). Berbagai bentuk 

pelaksanaan pembelajaran antara lain: 

1. Pengelolaan kelas: klasikal, kelompok, tim, 

perseorangan, termasuk pula pengaturan tempat 

duduk berbanjar, segi empat, bundar, atau tapal 

kuda.  

2. Penyelenggaraan tes (jika ada) atau tanya jawab 

untuk memperoleh balikan mengenai penguasaan 

warga belajar mengenai bahan pelajaran baru.  

3. Penyajian bahan pelajaran sesuai metode dan teknik 

yang dikemukakan dalam strategi belajar-

membelajarkan.  

4. Pemberian motivasi dan penguatan.  

5. Diskusi dan tanya jawab, kerja kelompok, 

perseorangan.  

6. Pemantauan proses interaksi belajar.  

Metode dan Teknik Andragogi 

Pemilihan metode dan teknik pembelajaran dalam 

andragogi perlu dipertimbangkan dengan baik mengingat 

pelajar dewasa memiliki karakteristik yang berbeda dari 

umumnya. Penggunaan metode dan teknik belajar 

mengajar sudah barang tentu diharapkan mampu 

membawa keberhasilan mencapai tujuan pembelajaran. 
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Oleh karena itu, pemahaman mengenai metode dan 

teknik yang relevan dengan progam belajar yang dijalani 

perlu ditegaskan kembali (Danim, 2013).   

Beberapa metode dan/atau teknik yang dapat digunakan 

dalam andragogi antara lain:  

1. Metode Ceramah  

Ceramah adalah “penyajian secara lisan oleh 

pembicara dengan menggunakan pemikiran dan ide 

yang terorganisasi.” Metode ini merupakan metode 

paling populer di kalangan pendidik. Baik pendidik 

ataupun peserta didik selama ini merasa 

pembelajaran akan lengkap bilamana penyajian 

materi menggunakan metode ceramah. Hal ini bisa 

dikarenakan kebiasaaan atau memang tuntutan 

beberapa jenis materi yang tidak bisa disampaikan 

selain dengan metode ceramah.   

Metode ceramah selain populer di kalangan pendidik 

ternyata merupakan metode yang paling dulu 

digunakan. Kelemahan-kelemahan yang ada bukan 

berarti menghilangkan metode ceramah sama sekali, 

melainkan bagaimana membuat ceramah menjadi 

efektif dan efisien. Suprijanto mengungkapkan salah 

satu upaya untuk membuat ceramah agar mudah 

diterima, lebih efektif, yakni dengan menggunakan 

alat visualisasi, bahan cetak yang dapat diterima 

langsung oleh peserta didik. Adapun contoh 

penerapan metode ini dapat ditemui pada ceramah 

keagamaan, berbagai pidato, pengajian atau taklim 

dan sebagainya.   

2. Metode Diskusi  

Diskusi bisa jadi merupakan term yang sudah lazim 

di kehidupan sehari-hari terutama kalangan 

akademis. Salah satu yang mengulas term diskusi 
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adalah Sagala. Ia menyebutkan dalam bukunya. 

Diskusi ialah percakapan ilmiah yang responsif 

berisikan pertukaran pendapat yang dijalin dengan 

pertanyaanpertanyaan problematis pemunculan ide-

ide dan pengujian ide-ide ataupun pendapat 

dilakukan oleg beberapa orang yang tergabung dalam 

kelompok itu yang diarahkan untuk memperoleh 

pemecahan masalahnya dan untuk mencari 

kebenaran. 

Diskusi dapat menjadi “wahana dalam rangka 

menciptakan lingkungan yang kondusif dan positif. 

Selain itu, diskusi ditujukan agar “memotivasi dan 

memberi stimulasi kepada siswa agar berpikir dengan 

renungan yang dalam.” Kondisi – kondisi saat 

pembelajaran belangsung jika dapat direka 

sedemikian rupa, maka diskusi akan menjadi proses 

pembelajaran bermakna. Terlebih jika diskusi 

disesuaikan menurut objek dan subjek yang 

melakukan. Karena diskusi tidak terbatas pada 

bentuk proses pembelajaran di dalam kelas, akan 

tetapi juga ada diskusi kelompok kecil, simposium, 

dan diskusi panel. Dengan adanya diskusi kiranya 

mampu menghantar orang dewasa memecahkan 

masalah serta mengembangkan kemampuan serta 

keterampilan menghadapi masalah lainnya.  

3. Metode Demonstrasi  

Metode demonstrasi adalah “metode penyajian 

pelajaran dengan memperagakan dan 

mempertunjukkan ... suatu proses, situasi atau 

benda tertentu, baik sebenarnya atau hanya sekadar 

tiruan.” Metode ini tidak bisa berjalan dengan 

penyajian seadanya, akan tetapi tetap membutuhkan 

penjelasan lebih lanjut dari guru/pembimbing. Meski 

peserta didik lebih banyak memperhatikan, 
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gambaran nyata dari demontrasi dirasa membuat 

pelajaran lebih konkrit.   

Pokok dari digunakannya metode demontrasi dalam 

proses pembelajaran adalah “untuk memperjelas 

pengetian konsep dan memperlihatkan cara 

melakukan sesuatu atau proses terjadinya sesuatu.” 

Dalam pendidikan orang dewasa agaknya metode ini 

mampu menyumbang manfaat cukup besar 

mengingat orang dewasa lebih banyak bersentuhan 

dengan sesuatu yang berbentuk proses.  

4. Metode Simulasi  

Simulasi merupakan “cara penyajian pengalaman 

belajar dengan menggunakan situasi tiruan untuk 

memahami konsep, prinsip atau keterampilan 

tertentu.” Bersandar pada asumsi yang menyatakan 

bahwa tidak semua proses pembelajaran dapat 

dilakukan dalam keadaan sebenarnya dan dengan 

objek nyata, maka metode simulasi dapat digunakan 

untuk hal demikian. Metode ini dapat 

mengembangkan pemahaman peserta didik terhadap 

suatu kejadian.   

Sebagai salah satu metode pembelajaran untuk 

menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan 

fenomena sosial, simulasi dapat digunakan sebagai 

sarana pengembangan pemahaman, kemampuan dan 

kreatifitas peserta didik. Adapun pemilihan jenis 

simulasi yang tepat, apakah sosiodrama, psikodrama 

atau role playing, maka dikembalikan lagi pada 

substansi materi dan kebutuhan pembelajaran.  

5. Metode Latihan  

Metode latihan merupakan cara mengajar untuk 

menanamkan kebiasan-kebiasaan juga sarana 

memperoleh kemampuan dan keterampilan dari apa 
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yang dipelajari. Kemampuan dan keterampilan yang 

diajarkan melalui latihan biasanya bersifat fisik atau 

kasap oleh mata.   

6. Metode Tanya-Jawab  

Metode tanya-jawab dalam Gintings, merupakan 

metode yang diadopsi dari seorang filsuf Yunani, 

Socrates. Keyakinan Socrates menyatakan bahwa 

kebenaran hakiki atau pengetahuan didapat melalui 

proses bertanya dan menjawab. Inilah kemudian 

dalam pembelajaran metode tanya-jawab 

berlangsung dalam bentuk tanya-jawab antara guru 

dengan siswa ataupun antarsiswa. Meski sekilas 

metode ini mampu memberikan pemahaman lebih 

menegrucut tentang suatu materi, akan tetapi guru 

tetap perlu memperhatikan capaian siswa pada 

masing-masing individu. Sebab, Daradjat 

mengatakan bahwa, metode ini tidak dapat 

digunakan untuk mengukur pengetahuan setiap 

siswa karena dalam satu kelas mungkin saja terjadi 

perbedaan kesempatan untuk bertanya dan 

menjawab.  

Oleh karenanya, guru ataupun pembimbing perlu 

menggunakan teknik khusus untuk memaksimalkan 

metode ini agar seluruh siswa dapat mencapai 

kompetensi yang diharapkan.  

7. Metode Bimbingan/Tutorial  

Metode bimbingan atau tutorial merupkaan metode di 

mana siswa mempelajari bahan ajar yang telah 

diterima dan guru bertindak sebagai tutor atau 

pembimbing yang membantu siswa belajar. Pada 

bagian pelajaran yang sulit, siswa bisa 

mengkonsultasikannya kepada tutor. Metode tutorial 

kebanyakan diterapkan pada pembelajaran individu 

ataupun kelas kecil. Kalaupun ada pelakasaan pada 

kelas besar, maka strategi khusus seperti 
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menerapkan pembelajaran berbasis tim ataupun 

penambahan jumlah tutor ataupun pendamping bisa 

dijadikan alternatif solusi untuk memperoleh hasil 

yang efektif lagi efisien.  

Sementara itu, Mappa dan Basleman (1994) 

berpendapat bahwa metode atau teknik pembelajaran 

dibedakan menjadi tiga, yakni:  

Pertama,  teknik  untuk pembelajaran 

perseorangan(individual). Teknik ini terbagi dua, 

yakni yang berpusat pada warga belajar dan sumber 

belajar. Teknik yang berpusat pada warga belajar 

antara lain modul, paket belajar, penugasan, bermain 

peran, dan permainan. Sedangkan tutorial adalah 

teknik pembelajaran individual yang berpusat pada 

sumber belajar. 

Kedua, teknik untuk pembelajaran kelompok (group). 

Teknik pembelajaran kelompok digunakan untuk 

membantu suatu kelompok melakukan kegiatan 

belajar. Diantara teknik pembelajaran yang dapat 

digunakan ialah tutorial, diskusi kelompok, diskusi 

enam-enam, latihan, kerja kelompok, surah 

pendapat, cawan ikan, seminar, dan simposium. 

Ketiga, teknik pembelajaran untuk kelompok besar 

(massal). Teknik ini melibatkan peserta didik dalam 

jumlah besar dan lingkup wilayah yang luas. Adapun 

teknik yang dapat digunakan untuk kegiatan 

pembelajaran massal antara lain kampanye dan 

pembangunan masyarakat. 

Cara-cara di atas dapat dilaksanakan sesuai 

kebutuhan di lapangan. Sebab tidak mungkin cara 

yang sama digunakan untuk kondisi berbeda. Maka, 

kebijakan pembimbing dalam menentukan arah 

pembelajaran kembali menjadi satu barang penting 

apalagi jika diterapkan dalam pembelajaran orang 

dewasa.  
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Evaluasi Andragogi 

Evaluasi pendidikan orang dewasa adalah “proses 

menentukan kekuatan atau nilai pekerjaan pendidik atau 

pembimbing pendidikan orang dewasa. Evaluasi adalah 

suatu cara mengukur hasil kegiatan pendidikan.” 

Kusuma dan Willis dalam Suprijanto mengemukakan 

evaluasi formatif sebagai bagian dari evaluasi pendidikan 

orang dewasa dapat digunakan untuk memperbaiki dan 

membuat pengajaran menjadi lebih efektif. Adapun 

langkah dalam evaluasi formatif terbagi menjadi tiga 

sebagaimana berikut. 

1. Evaluasi perorangan  

Evaluasi perorangan dilakukan setelah pengajaran. 

Evaluasi ini dilakukan dengan jalan seorang 

pembimbing bersama dua atau tiga orang memeriksa 

tes dan materi pelajaran. Kemudian, mereka 

mendiskusikan kelemahan dan kelebihan tes dan 

materi pelajaran.  

2. Evaluasi kelompok kecil  

Langkah selanjutnya, setelah evaluasi perorangan 

adalah evaluasi kelompok kecil. Berangkat dari hasil 

evaluasi perorangan, pendidik atau pembimbing 

menyampaikan materi yang telah direvisi dan 

diperbaiki kepada sekelommpok peserta didik dengan 

jumlah sekitar 10 sampai 20 orang. Pengamatan 

pembimbing di sini lebih ditekankan, yakni dengan 

mengamati kesulitan belajar dan mencatatanya 

untuk perbaikan selanjutnya. Usai pembelajaran, 

pembimbing membagikan kuesioner guna mengukur 

tingkat keberhasilan pembelajaran.  

3. Evaluasi lapangan  

Evaluasi lapangan merupakan upaya pemerolehan 

data dari situasi belajar oleh pembimbing. Data yang 
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dimaksud meliputi: (1) laporan tes masuk; (2) nilai tes 

awal dan tes akhir; (3) laporan tentang jangka waktu 

yang diperlukan peserta didik menyelesaikan tes dan 

tugas lainnya; (4) kebutuhan perbaikan dan 

pengayaan; dan (5) laporan survei tingkah laku.  

Evaluasi dilakukan tidak lain adalah untuk mengetahui 

sejauh mana pembelajaran menemui keberhasilan. 

Kemudian, hasil dari evaluasi digunakan untuk 

merancang dan mengembangkan pembelajaran 

selanjutnya agar menjadi lebih baik dengan 

memperhatikan pertimbangan-pertimbangan yang 

diperoleh sebelumnya. Jadi, antara evalasi dan 

penyusunan perangkat pendidikan seperti kurikulum 

maupun komponen lainnya saling terkait serta 

menentukan arah program andragogi maupun program 

pendidikan lainnya.  

Summary 

Andragogi adalah suatu ilmu dan seni dalam membantu 

orang dewasa belajar. Alexander Kapp, seorang guru di 

Jerman adalah orang pertama yang memperkenalkan 

istilah andragogy. Kapp mulai memperkenalkan istilah 

andragogy pada tahun 1833. Pada abad 18 sekitar tahun 

1833 tersebut Alexander Kapp menggunakan istilah 

pendidikan orang dewasa untuk menjelaskan teori 

pendidikan yang dikembangkan dan dilahirkan ahli- ahli 

filsafat seperti Plato. Kapp menekankan pentingnya 

andragogy dalam pendidikan orang dewasa. Istilah ini 

telah digunakan selama lebih dari 85 tahun.  

Implementasi pendidikan orang dewasa lebih benyak 

tergantung pada setiap pelaksanaan dan tentunya juga 

tergantung kondisi yang dihadapi. Jadi, implikasi 

pengembangan teknologi atau pendekatan andragogi 

dapat melalui penyusunan kurikulum, strategi, metode 

dan cara mengajarnya. Namun, karena keterikatan pada 
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sistem lembaga yang biasanya berlangsung, maka 

penyusunan program atau strategi pembelajarannya 

harus menggunakan pendekatan- pendekatan yang tepat.  

Pengembangan teknologi andragogi hanya dapat 

dilakukan apabila diyakini bahwa orang dewasa sebagai 

pribadi yang matang sudah dapat mengarahkan diri 

mereka sendiri, mengerti diri sendiri, dapat mengambil 

keputusan untuk sesuatu yang menyangkut dirinya. 

Tanpa ada keyakinan semacam itu kiranya tidak akan 

tumbuh pendekatan andragogi. Dengan kata lain 

andragogi tidak akan mungkin berkembang apabila 

meninggalkan ideal dasar orang dewasa sebagai pribadi 

yang mengarahkan diri sendiri. Bagi pengambil kebijakan 

dalam hal pembelajaran orang dewasa diharapkan 

mampu memberikan pertimbangan holistik ke arah 

pengembangan keterampilan dan peningkatan sumber 

daya orang dewasa yang berkualitas.  

Latihan 

1. Jelaskan secara komprehensif tentang pendidikan 

andragogi? 

2. Apa saja prinsip-prinsip pembelajaran andragogi? 

3. Jelaskan perbedaan antara pedagogi dan andragogi? 

4. Apa saja faktor-faktor yang memengaruhi belajar 

orang dewasa? 

5. Bagaimana perencanaan dan pelaksanaan 

pembelajaran andragogi? 

6. Bagaimana pemilihan metode dan teknik 

pembelajaran dalam andragogi? 
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10 
PENDIDIKAN SEUMUR HIDUP 

I Made Elia Cahaya 

Program Studi PG-PAUD, Universitas Dhyana Pura 

 

Pendahuluan  

Manusia pada hakekatnya selalu tumbuh dan 

berkembang, serta selalu ingin meningkatkan kualitas 

hidup. Belajar merupakan salah satu upaya dalam 

mewujudkannya. Pendidikan adalah hidup (Mudyaharjo, 

2010). Pendidikan berperanan sangat penting dalam 

eksistensi kehidupan serta mencapai masa depan yang 

lebih baik. Pendidikan merupakan suatu proses 

pertumbuhan dan perkembangan, sebagai hasil interaksi 

individu dan lingkungan sosial dan lingkungan fisik, 

berlangsung seumur hidup sejak manusia lahir (Uyoh 

Sadullah, 2019). Undang-undang No. 20 tahun 2003 

pasal 3 menyatakan bahwa pendidikan bertujuan potensi 

peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan 

bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berhaklak mulia, 

sehat berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga 

Negara yang demokratis dan bertanggung jawab 

kemsyarakatan dan keangsaan. Pendidikan nasional 

berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk 

watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam 

rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan 

untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi 

manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang 

Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, keatif, 



 

 

  

  

170 
 

mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta 

bertanggung jawab. Tujuan pendidikan Indonesia adalah 

mengembangkan manusia Indonesia seutuhnya dan 

menguasai ilmu pengetahuan, dengan sasaran 

menjangkau segenap peserta didik dari semua jenis dan 

kategori umur sepajang hidup. 

Pengertian Pendidikan Seumur Hidup 

Menurut Undang-Undang Nomor 20 tahun 2023 tentang 

Sistem Pendidikan Nasional, pendidikan adalah usaha 

sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar 

dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif 

mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki 

kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, 

kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta 

keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, 

bangsa dan negara. Pendidikan merupakan suatu proses 

pertumbuhan dan perkembangan, sebagai hasil interaksi 

individu dan lingkungan sosial dan lingkungan fisik, 

berlangsung seumur hidup sejak manusia lahir menurut 

pendapat Henderson yang dikutif Sadullah (2019).   

Pendidikan tidak hanya berlangsung pada satu saat saja, 

akan tetapi pendidikan berlangsung secara berkelanjutan 

dan berkesinambungan. Pendidikan seumur hidup 

merupakan sebuah sistem pendidikan yang dilakukan 

oleh manusia sejak lahir sampai meninggal dunia. Melalui 

pendidikan seumur hidup, manusia belajar melalui 

peristiwa-peristiwa yang terjadi dalam kehidupan sehari-

hari atau pengalaman yang telah dialami. Pendidikan 

seumur hidup merupakan suatu proses yang terus 

menerus (kontinu) dari bayi sampai meninggal dunia, dan 

kebutuhan pendidikan berlangsung sepanjang hidup 

manusia. Istilah pendidikan seumur hidup dikenal setelah 

diterbitkannya buku berjudul An Introduction to Life Long 

Education oleh Paul Lengrand pada tahun 1970 yang 
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kemudian pada tahun 1971 direspons oleh UNESCO 

dengan membentuk Konsep Learning To Be, yaitu 

kebijakan pendidikan yang mendatang didasarkan 

kepada asas pendidikan seumur hidup (Abu Ahmadi dan 

Nur Uhbiyat, 2003). Oleh UNESCO sebagaimana dikutip 

oleh Umar Tirtahardja dan La Sulo menetapkan definisi 

kerja pendidikan seumur hidup adalah pendidikan yang: 

1. meliputi seluruh hidup setiap individu;  

2. mengarah kepada pembentukan, pembaruan, 

peningkatan, dan penyempurnaan secara sistematis 

pengetahuan, keterampilan, dan dapat meningkatkan 

kondisi hidupnya; 

3. tujuan akhirnya adalah mengembangkan penyadaran 

diri setiap individu; 

4. meningkatkan kemampuan dan motivasi untuk 

belajar mandiri. 

Belajar untuk hidup (learning to be) dan masyarakat 

gemar belajar (learning society) menjadi tujuan pendidikan 

seumur hidup. Pendidikan seumur hidup adalah usaha 

setiap individu yang dilakukan secara terus menerus 

untuk membekali dirinya melalui pendidikan 

(penambahan pengetahuan). Kesiapan seseorang secara 

terus-menerus untuk mengisi setiap kesempatan yang 

ada dengan cara belajar dari berbagai sumber yang 

tersedia (Komar, 2006). 

Pendidikan seumur hidup dapat didefinisikan sebagai, 

“…the habit of continuously learning throughout life, a made 

of behavior.” Dengan demikian, bila pendidikan seumur 

hidup lebih terfokus pada faktor ekstrinsik, maka 

pendidikan seumur hidup lebih bertumpu pada faktor-

faktor intrinsik, yakni faktor yang ada pada diri 

pembelajar sehingga mampu menjadikan belajar sebagai 

cara berperilaku (Taqiyuddin, 2008). Belajar seumur 
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hidup melihat kegiatan pembelajaran dari sisi permintaan 

pembelajar, motivasi belajar dan kemampuan belajar yang 

semuanya bersifat intrinsik. Oleh sebab itu, belajar 

seumur hidup lebih bersifat individual dibandingkan 

bersifat sosial. Namun, kumpulan individu-individu 

pembelajar seumur hidup, pada gilirannya akan 

membentuk masyarakat belajar yang merupakan tujuan 

pendidikan seumur hidup untuk mencapai sosok 

manusia yang berkualitas. Dengan demikian dapat 

dikatakan pendidikan seumur hidup adalah proses 

pendidikan secara kontinyu berlangsung tanpa batas 

waktu dan tempat, mulai sejak lahir sampai akhir hayat 

manusia. Pendidikan ini dilaksanakan di jalur pendidikan 

formal, non formal maupun informal yang berlansung 

dalam keluarga, di sekolah, dalam pekerjaan dan dalam 

kehidupan masyarakat. 

Tujuan Pendidikan Seumur Hidup 

Pendidikan pada dasarnya dipandang sebagai pelayanan 

untuk membantu pengembangan personal sepanjang 

hidup. Konsepsi pendidikan semur hidup merupakan 

sarana untuk mengembangkan individu-individu yang 

akan belajar seumur hidup agar lebih bernilai bagi 

masyarakat (Hasan, 2020). Tujuan pendidikan manusia 

seutuhnya dan dilaksanakan seumur hidup adalah untuk 

mengembangkan potensi kepribadian manusia sesuai 

dengan kodrat dan hakekatnya, untuk menumbuhkan 

kesadaran bahwa proses pertumbuhan dan 

perkembangan kepribadian manusia bersifat hidup dan 

dinamis serta untuk mempertahankan dan meningkatkan 

mutu kehidupan.  

Dengan demikian tujuan pendidikan manusia seutuhnya 

dan dilaksanakan seumur hidup, untuk mengembangkan 

potensi kepribadian manusia sesuai dengan kodrat dan 

hakekatnya, menumbuhkan kesadaran bahwa proses 
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pertumbuhan dan perkembangan kepribadian manusia 

bersifat hidup dan dinamis serta mengembangkan dan 

meningkatkan harapan hidup manusia. 

Strategi Pendidikan Seumur Hidup  

Penerapan berpikir menurut asas pendidikan seumur 

hidup mengubah pandangan tentang status dan fungsi 

sekolah, di mana tugas utama pendidikan sekolah adalah 

mengajar anak didik bagaimana caranya belajar, peranan 

guru adalah sebagai motivator, stimulator dan petunjuk 

jalan anak didik dalam hal belajar, sekolah sebagai pusat 

kegiatan belajar (learning centre) bagi masyarakat 

sekitarnya. Dengan demikian, dalam pandangan 

mengenai pendidikan seumur hidup, semua orang secara 

potensial merupakan anak didik.  

Menurut   Soelaiman Joesoef, diperlukan adanya strategi 

dalam penerapan pendidikan seumur hidup sehingga 

pendidikan bagi manusia dapat diartikan secara tepat dan 

benar. Adapun strategi dalam rangka pendidikan seumur 

hidup sebagaimana diinventarisasi meliputi hal-hal 

sebagai berikut (Hasbullah, 2017). 

1. Konsep-konsep Kunci Pendidikan Seumur Hidup 

Pada pendidikan seumur hidup dikenal adanya empat 

macam konsep kunci berikut.  

a. Konsep Pendidikan Seumur Hidup itu Sendiri 

Sebagai suatu konsep, pendidikan seumur hidup 

diartikan sebagai tujuan atau ide formal untuk 

pengorganisasian dan penstrukturan 

pengalaman-pengalaman pendidikan. Hal ini 

berarti pendidikan akan meliputi seluruh rentang 

usia dari usia yang paling muda sampai paling 

tua, dan adanya basis institusi yang amat berbeda 

dengan basis yang mendasari persekolahan 

konvensional. 
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b. Konsep Belajar Seumur Hidup 

Pendidikan seumur hidup berarti pelajar belajar 

karena respons terhadap keinginan yang didasari 

untuk belajar dan angan-angan pendidikan 

menyediakan kondisi-kondisi yang membantu 

belajar. Jadi, istilah belajar ini merupakan 

kegiatan yang dikelola walaupun tanpa organisasi 

sekolah dan kegiatan ini justru mengarah pada 

penyelenggaraan asas pendidikan seumur hidup. 

c. Konsep Belajar Seumur Hidup 

Metode belajar seumur hidup adalah orang-orang 

yang sadar tentang diri mereka sebagai pelajar 

seumur hidup, melihat belajar baru sebaga cara 

yang logis untuk mengatasi problema dan 

terdorong untuk belajar di seluruh tingkat usia, 

serta menerima tantangan dan perubahan 

seumur hidup sebagai pemberi kesempatan untuk 

belajar baru. Dalam keadaan demikian perlu 

adanya sistem pendidikan yang bertujuan 

membantu perkembangan orang-orang secara 

sadar dan sistematik merespons untuk 

beradaptasi dengan lingkungan mereka seumur 

hidup. 

d. Kurikulum yang Membantu Pendidikan Seumur 

Hidup  

Kurikulum didesain atas dasar prinsip pendidikan 

seumur hidup betul-betul telah menghasilkan 

pelajar seumur hidup yang secara berurutan 

melaksanakan belajar seumur hidup. Kurikulum 

yang demikian merupakan kurikulum praktis 

untuk mencapai tujuan pendidikan dan 

mengimplementasikan prinsip-prinsip pendidikan 

seumur hidup. 
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2. Arah Pendidikan Seumur Hidup   

    Pendidikan seumur hidup diarahkan pada orang-

orang dewasa dan anak-anak dalam rangka 

penambahan pengetahuan dan keterampilan mereka 

yang sangat dibutuhkan di dalam hidupnya. 

a. Pendidikan Seumur Hidup kepada Orang Dewasa 

Sebagai generasi penerus, para pemuda ataupun 

dewasa membutuhkan pendidikan seumur hidup 

ini dalam rangka pemenuhan "self interest" yang 

merupakan tuntutan hidup mereka sepanjang 

masa. Di antara self interest tersebut, kebutuhan 

akan baca tulis bagi mereka umumnya dan 

latihan keterampilan bagi pekerja, sangat 

membantu mereka untuk menghadapi situasi dan 

persoalan-persoalan penting yang merupakan 

kunci keberhasilan. 

Program kegiatan pembiayaan, dan administrasi 

penyelenggaraan ada sebagian kecil yang 

ditangani masyarakat sendiri, tetapi di sebagian 

besar negara hal-hal tersebut memperoleh 

bantuan dari pihak luar seperti lembaga 

pendidikan tinggi, pemerintah setempat atau 

suatu stafabli dari proyek tertentu 

Tempat penyelenggaraan dan alat-alat pendidikan 

hampir sepenuhnya diserahkan pada masyarakat 

dengan keadaan yang bervariasi, dari keadaan 

yang sederhana sampai keadaan yang dapat 

memenuhi persyaratan 

b. Pendidikan Seumur Hidup bagi Anak 

Pendidikan seumur hidup bagi anak merupakan 

sisi lain yang perlu memperoleh perhatian dan 

pemenuhan karena anak akan menjadi hempat 

awal bagi orang dewasa nantinya dengan segala 
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kelebihan dan kekurangannya. Pengetahuan dan 

kemampuan anak memberi peluang yang besar 

bagi pembangunan pada masa dewasa, dan pada 

gilirannya masa dewasanya menanggung beban 

hidup yang lebih ringan. Proses pendidikannya 

menekankan pada metodologi mengajar karena 

pada dasarnya pada diri anak harus tertanam 

kunci belajar, motivasi belajar dan kepribadian 

yang kuat. Sementara itu, program kegiatan 

disusun mulai peningkatan kecakapan baca tulis, 

keterampilan dasar, dan mempertinggi daya pikir 

anak sehingga memungkinkan anak terbiasa 

untuk belajar, berpikir kritis dan mempunyai 

pandangan kehidupan yang dicita-citakan pada 

masa yang akan datang. 

Pendidikan Seumur Hidup dalam Berbagai Perspektif 

Cukup banyak dasar-dasar pemikiran yang menyatakan 

bahwa pendidikan seumur hidup sangat penting. Dasar-

dasar pemikiran tersebut ditinjau dari berbagai aspek. 

Pendidikan seumur hidup merupakan pendidikan 

manusia seutuhnya dan dilaksanakan seumur hidup 

adalah untuk, mengembangkan potensi kepribadian 

manusia sesuai dengan kodrat dan hakekatnya, 

menumbuhkan kesadaran bahwa proses pertumbuhan 

dan perkembangan kepribadian manusia bersifat hidup 

dan dinamis serta mengembangkan dan meningkatkan 

harapan hidup manusia. Dasar pemikiran yang 

menyatakan bahwa pendidikan seumur hidup sangat 

penting, dan dapat ditinjau dari beberapa aspek/tinjauan 

adalah sebagai berikut (Hasbullah, 2017). 

1. Tinjauan Ideologis 

Pendidikan seumur hidup memungkinkan seseorang 

mengembangkan potensinya sesuai dengan 

kebutuhan hidupnya. Pada dasarnya semua manusia 
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dilahirkan ke dunia mempunyai hak yang sama, 

khususnya hak untuk mendapatkan pendidikan dan 

peningkatan pengetahuan dan keterampilannya. 

Pendidikan seumur hidup memungkinkan seseorang 

mengembangkan potensinya dengan terus menerus 

sepanjang hidupnya, memberikan skill agar mampu 

beradaptasi dengan masyarakat, karena pada 

dasarnya manusia dilahirkan ke dunia mempunyai 

hak yang sama untuk mendapatkan pendidikan serta 

peningkatan pengetahuan dan keterampilan. 

2. Tinjauan Ekonomis 

Pendidikan merupakan cara paling efektif untuk 

keluar dari suatu lingkaran kebodohan dan 

kemelaratan. Pendidikan seumur hidup dalam 

konteks ini memungkinkan seseorang untuk: 

a. meningkatkan produktivitasnya; 

b. memelihara dan mengembangkan sumber-

sumber yang dimilikinya;  

c. memungkinkan hidup dalam lingkungan yang 

lebih sehat danmenyenangkan; 

d. memiliki motivasi dalam mengasuh dan mendidik 

anak-anaknya secara tepat sehingga peranan 

pendidikan keluarga menjadi sangat penting dan 

besar artinya. 

Pendidikan seumur hidup merupakan cara efektif 

untuk keluar dari kebodohan yang menyebabkan 

kemelaratan, karena pendidikan seumur hidup dapat 

meningkatkan produktifitas, memelihara dan 

mengembangkan sumber-sumber yang dimiliki, 

memungkinkan hidup dalam suasana menyenangkan 

dan sehat, memiliki motivasi dalam mengasuh dan 

mendidik anak. 
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3. Tinjauan Sosiologis 

Pada umumnya di negara-negara sedang berkembang 

ditemukan masih banyak orang tua yang kurang 

menyadari akan pentingnya pendidikan formal bagi 

anak-anaknya. Oleh karena itu, anak-anak kurang 

mendapatkan pendidikan formal, putus sekolah, dan 

atau tidak bersekolah sama sekali. Dengan demikian, 

pendidikan seumur hidup merupakan solusi dari 

masalah tersebut. Umumnya di negara-negara 

berkembang masih banyak orang tua yang kurang 

menyadari pentingnya pendidikan formal bagi anak-

anaknya. Pendidikan seumur hidup merupakan 

solusi bagi anak-anak yang kurang mendapatkan 

pendidikan formal, atau tidak bersekolah sama sekali. 

4. Tinjauan Filosofis 

Negara-negara demokrasi menginginkan seluruh 

rakyatnya menyadari pentingnya hak memilih dan 

memahami fungsi pemerintah, DPR, DPD, dan 

sebagainya. Oleh karena itu, pendidikan 

kewarganegaraan perlu diberikan kepada setiap 

orang. Hal ini menjadi tugas pendidikan seumur 

hidup. Kodrat martabat manusia merupakan 

kesatuan integral potensi yang meliputi manusia 

sebagai makhluk pribadi, makhluk sosial. 

5. Tinjauan Teknologi 

Di era globalisasi, dunia dilanda oleh eksplosi ilmu 

pengetahuan dan teknologi (IPTEK) dengan berbagai 

produk yang dihasilkan. Semua orang, tidak 

terkecuali para pendidik, sarjana, pemimpin dan 

sebagainya dituntut memperbaharui pengetahuan 

dan keterampilan, seperti yang terjadi di negara-

negara maju. Bila tidak, maka akan tertinggal sebab 

orang tidak bisa menutup diri terhadap segala 

kemajuan.  
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Dunia saat ini dilanda oleh eksplotasi ilmu 

pengetahuan dan teknologi dengan berbagai produk, 

yang menuntut untuk selalu mengembangkan dan 

memperbaharui pengetahuan dan keterampilan agar 

mampu seperti yang terjadi pada negara-negara maju, 

tidak hanya menjadi penonton di tengah pesatnya 

kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi.  

6. Tinjauan Psikologis dan Pedagogis 

Perkembangan iptek yang sangangat pesat 

berdampak dan pengaruh besar terhadap berbagai 

konsep pendidikan. Perkembangan yang semakin 

luas, dalam, dan kompleks, menyebabkan ilmu 

pengetahuan tidak mungkin diajarkan seluruhnya 

kepada anak didik di sekekolah. Pendidikan jalur 

sekolah yang utama mengajarkan bagaimana cara 

belajar menanamkan motivasi yang kuat pada anak 

untuk belajar terus sepanjang hidupnya.  

Perlu diciptakan satu kondisi yang merupakan 

aplikasi pendidikan seumur hidup. Hak pokok dalam 

pendidikan seumur hidup adalah seluruh individu 

memiliki kesempatan yang sistematik, terorganisasi 

untuk belajar disetiap kesempatan sepanjang hidup. 

Dengan tujuan untuk memulihkan kemunduran 

pendidikan, untuk memperoleh skill yang baru, 

meningkatkan keahlian dalam upaya pengertian 

tentang dunia yang ditempati, untuk pengembangan 

kepribadian dan tujuan-tujuan lainnya. Pendidikan 

dipandang sebagai pelayanan untuk membantu 

pengembangan personal sepanjang hidup, dalam 

istilah yang lebih luas yaitu development (Lengrand 

dalam Hasbullah, 2017).  

Konseptual pendidikan seumur hidup merupakan alat 

untuk mengembangkan individu-individu belajar 

seumur hidup di berbagi masyarakat. Tinjauan 
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Psikologis adalah dasar kejiwaan dan jasmani, 

manusia merupakan kesatuan kesadaran rohani, baik 

dari pikir, rasa, karsa, cipta dan budi. Pedagogis, yaitu 

perkembangan IPTEK yang pesat mempunyai 

pengaruh yang besar terhadap konsep, teknik dan 

metode pendidikan. 

Empat Pilar Pendidikan UNESCO 

Upaya meningkatkan kualitas suatu bangsa adalah 

melalui peningkatan mutu pen didikan. UNESCO 

mencanangkan empat pilar pendidikan sekarang dan 

masa depan yaitu: learning to know, learning to do, 

learning to be dan learning to live together (Ngalimun, 2021) 

1. Learning to know: Pendidikan pada hakikatnya 

merupakan usaha untuk mencari agar mengetahui 

informasi yang dibutuhkan dan berguna bagi 

kehidupan. Penguasaan yang dalam dan luas akan 

bidang ilmu tertentu, termasuk di dalamnya Learning 

to How. Guru diharapkan mampu memposisikan diri 

sebagai fasilitator, serta mampu sebagai kawan dialog 

bagi siswa dalam rangka mengembangkan 

penguasaan pengetahuan siswa. 

2. Learning to do: Pendidikan merupakan proses belajar 

untuk bisa melakukan sesuat (learning to do), Proses 

belajar menghasilkan perubahan dalam ranah 

kognitif, peningkatan kompetensi, serta pemilihan 

dan penerimaan secara sadar terhadap nilai, sikap, 

penghargaan, perasaan, serta kemauan untuk 

berbuat atau merespon suatu stimulus. Pendidikan 

membekali manusia tidak sekedar untuk mengetahui, 

tetapi lebih jauh untuk terampil berbuat atau 

mengerjakan sesuatu sehingga menghasilkan sesuatu 

yang bermakna bagi kehidupan. Belajar untuk 

mengaplikasi ilmu, bekerja sama dalam team, belajar 

memecahkan masalah dalam berbagai situasi. 
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Sekolah sebagai wadah masyarakat belajar 

seyogjanya memfasilitasi siswanya untuk 

mengaktualisasikan keterampilan yang dimiliki, serta 

bakat dan minatnya agar "Learning to do" (belajar 

untuk melakukan sesuatu) dapat terrealisasi.  

3. Learning to be: Penguasaan pengetahuan dan 

keterampilan merupakan bagian dari proses menjadi 

diri sendiri (learning to be). Hal ini erat kaitannya 

dengan bakat, minat, perkembangan fisik, kejiwaan, 

tipologi pri badi anak serta kondisi lingkungannya. 

Menjadi diri sendiri diartikan sebagai proses 

pemahaman terhadap kebutuhan dan jati diri. Belajar 

berperilaku sesuai dengan norma dan kaidah yang 

berlaku di masyarakat, belajar menjadi orang yang 

berhasil, sesungguhnya merupakan proses 

pencapaian aktualisasi diri.  

4. Learning to live together: Belajar memahami dan 

menghargai orang lain, sejarah mereka dan nilai-nilai 

agamanya. Terjadinya proses belajar untuk menjalani 

kehidupan bersama. Kebiasaan hidup bersama, saling 

menghargai, terbuka, memberi dan menerima perlu 

dikembangkan disekolah. Kondisi seperti 

memungkinkan tumbuhnya sikap saling pengertian 

antar ras, suku, dan agama. Dengan kemampuan 

yang dimiliki, sebagai hasil dari proses pendidikan, 

dapat dijadikan sebagai bekal untuk mampu berperan 

dalam lingkungan di mana individu tersebut berada, 

dan sekaligus mampu menempatkan diri sesuai 

dengan perannya. Pemahaman tentang peran diri dan 

orang lain dalam kelompok belajar merupakan bekal 

dalam bersosialisasi di masyarakat. 

Dengan mengaplikasikan pilar-pilar tersebut, diharapkan 

pendidikan yang berlangsung dapat menjadi lebih baik. 

Minimnya fasilitas merupakan masalah pendidikan di 

Indonesia, terutama di daerah-daerah terpencil, belum 
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meratanya fasilitas pendidikan, menjadi halangan bagi 

siswa untuk mengembangkan diri. Untuk itu, pendidikan 

di Indonesia semestinya diarahkan pada peningkatan 

kualitas kemampuan intelektual dan profesional serta 

sikap, kepriba dian dan moral. Dengan kemampuan dan 

sikap manusia Indonesia yang demikian maka pada 

giliran nya akan menjadikan masyarakat Indonesia masya 

rakat yang bermartabat di mata masyarakat dunia. 
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11 
SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL 

Hidayat 
Mahasiswa Pasca Sarjana Institut Pendidikan Indonesia 

 

Pendidikan  

Pendidikan merupakan hak setiap manusia di seluruh 

dunia, karena pada dasarnya Pendidikan merupakan 

kebutuhan yang harus dipenuhi oleh setiap manusia, di 

Indonesia hak atas pendidikan sangat diperioritaskan. 

Hak atas pendidikan dicantumkan dalam Undang-undang 

Dasar 1945 Pasal 31. Undang-undang 1945 dengan jelas 

dan lugas menyatakan bahwa tugas dan tanggung jawab 

negara, salah satunya memenuhi kebutuhan pendidikan 

setiap warga negara Indonesia. 

Menurut (Hidayat dan Abdillah, 2019) “Secara etimologi, 

pendidikan berasal dari kata "paedagogie" dari bahasa 

Yunani, terdiri dari kata "paes" artinya anak dan "agogos" 

artinya membimbing. Jadi paedagogie berarti bimbingan 

yang diberikan kepada anak. Dalam bahasa Romawi 

pendidikan berasal dari kata "educate" yang berarti 

mengeluarkan sesuatu yang berada dari dalam. 

Sedangkan dalam bahasa Inggris pendidikan diistilahkan 

dengan kata "to educate" yang berarti memperbaiki moral 

dan melatih intelektual”. 

Menurut Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 Pendidikan 

adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan 
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suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta 

didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk 

memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian 

diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta 

ketrampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa 

dan negara. 

Menurut Ahmadi dan Uhbiyati dalam buku (Hidayat dan 

Abdillah, 2019) “mengemukakan bahwa pendidikan pada 

hakekatnya merupakan suatu kegiatan yang secara sadar 

dan disengaja, serta penuh tanggung jawab yang 

dilakukan oleh orang dewasa kepada anak sehingga 

timbul interaksi dari keduanya agar anak mencapai 

kedewasaan yang dicitacitakan dan berlangsung terus 

menerus”. Sedangkan menurut (Abdullah, 2007) 

“menjelaskan pendidikan sebagai proses yang dibangun 

masyarakat untuk membawa generasi-generasi baru 

kearah kemajuan dengan cara-cara tertentu sesuai 

dengan kemampuan yang berguna untuk mencapai 

tingkat kemajuan paling tinggi”. 

Berdasarkan beberapa pendapat ahli dapat disimpulkan 

bahwa pendidikan merupakan bimbingan yang dilakukan 

secara sadar oleh pendidik kepada peserta didik dengan 

tujuan membentuk kepribadian yang utama secara 

jasmani dan rohani. Pendidikan merupakan modal yang 

sangat penting dalam menjalani kehidupan 

bermasyarakat, dalam pendidikan di Indonesia kita dapat 

memperoleh banyak pengetahuan seperti pengetahuan 

tentang moral, agama, kedisiplinan dan masih banyak lagi 

yang lainnya. Dalam pendidikan Indonesia 

pengembangan pikiran sebagian besar dilakukan di 

sekolah-sekolah atau di perguruan tinggi melalui bidang 

studi yang dipelajari dengan cara pemecahan soal-soal, 

pemecahan berbagai masalah, menganalisis sesuatu serta 

menyimpulkannya. 
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Sistem Pendidikan Nasional  

Menurut (Sunarya, 2012) “Pendidikan Nasional ialah 

sistem pendidikan yang berdiri berdasarkan landasan-

landasan yang dijiwai oleh falsafah kehidupan bangsa 

yang tujuannya bersifat mengabdi terhadap keinginan 

serta cita-cita nasional suatu bangsa”. Kementerian 

Pendidikan dan Kebudayaan mengemukakan bahwa 

“Pendidikan Nasional adalah suatu usaha yang 

membimbing para warga Negara Indonesia menjadi 

Pancasila, yang berkepribadian berdasarkan ketuhanan 

berkesadaran masyarakat dan mampu membudayakan 

alam sekitar.”  

Setiap negara memiliki sistem pendidikan nasional 

masing-masing negara berdasarkan pada kondisi dan 

kebudayannya, kebudayan tersebut erat kaitannya 

dengan nilai-nilai yang tumbuh dan berkembang melalui 

sejarah sehingga mewarnai seluruh gerak hidup suatu 

negara. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 

mengemukakan “sistem pendidikan nasional harus 

mampu menjamin pemerataan kesempatan pendidikan, 

peningkatan mutu serta relevasi dan efesiensi manajemen 

pendidikan untuk menghadapi tantangan sesuai dengan 

tuntutan perubahan kehidupan lokal, nasional, dan 

global sehingga perlu dilakukan pembaharuan pendidikan 

secara terencana, terarah dan berkesinambungan”. 

Pendidikan nasional mempunyai visi terwujudnya sistem 

pendidikan sebagai pranata sosial yang kuat dan 

berwibawa untuk memberdayakan semua warga negara 

Indonesia berkembang menjadi manusia yang berkualitas 

sehingga mampu dan proaktif menjawab tantangan 

zaman yang selalu berubah. Dengan visi tersebut sistem 

pendidikan nasional dalam Undang-undang Nomor 20 

Tahun 2003 sedikitnya ada lima misi pendidikan nasional, 

diantaranya sebagai berikut ini. 
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1. Mengupayakan perluasan dan pemerataan 

kesempatan memperoleh pendidikan yang bermutu 

bagi seluruh rakyat Indonesia. 

2. Membantu dan memfasilitasi pengembangan potensi 

anak bangsa secara utuh sejak usia dini sampai akhir 

hayat dalam rangka mewujudkan masyarakat belajar. 

3. Meningkatkan kesiapan masukan dan kualitas proses 

pendidikan untuk mengoptimalkan pembentukan 

kepribadian yang bermoral. 

4. Meningkatkan keprofesionalan dan akuntabilitas 

lembaga pendidikan sebagai pusat pembudayaan ilmu 

pengetahuan, keterampilan, pengalaman, sikap, dan 

nilai berdasarkan standar nasional dan global. 

5. Memberdayakan peran serta masyarakat dalam 

penyelenggaraan pendidikan berdasarkan prinsip 

otonomi dalam konteks Negara Kesatuan RI.  

Sehingga dapat disimpulkan bahwa sistem pendidikan 

nasional Indonesia disusun berlandaskan kepada 

kebudayaan bangsa Indonesia dan berdasar pada 

Pancasila dan UUD 1945 sebagai kristalisasi nilai-nilaii 

hidup bangsa Indonesia. Penyelenggaraan sistem 

pendidikan nasional disusun sedemikian rupa, meskipun 

secara garis besar ada persamaan dengan sistem 

pendidikan bangsa lain. Sistem pendidikan nasional 

adalah keseluruhan komponen pendidikan yang saling 

terkait secara terpadu, untuk mencapai tujuan 

pendidikan nasional Pasal 1 butir 3 UU No. 20 Tahun 

2003 tentang sistem pendidikan nasional. 

Landasan Yuridis Pendidikan Nasional Indonesia 

Dalam dunia pendidikan tidak lepas dari unsur manusia. 

objek di dalam pendidikan itu adalah manusia. Seperti 

yang terdapat dalam Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang 

Republik Indonesia No. 20 Tahun 2003 menyatakan 
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bahwa: “Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana 

untuk mewujudkan suasana belajar dan proses 

pembelajaran agar peserta didik secara aktif 

mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki 

kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, 

kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta 

keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, 

bangsa dan negara”. 

Menurut (Suyanto dan Hisyam, 2000) “Pendidikan selalu 

dijadikan tumpuan umat manusia dalam dua hal, 

pertama, sebagai sarana untuk memecahkan persoalan 

kehidupan manusia. Kedua, sebagai sarana untuk 

membangun peradaban manusia yang melampaui 

permasalahan yang dihadapinya”. Dari sisi yang lain 

pendidikan diandalkan untuk menjaga eksistensi 

manusia sebagai pembangun peradaban. Tidak semua 

pembaruan pendidikan dapat di hitung atas dasar dan 

efisiensi dan untung rugi, karena pendidikan memiliki 

misi penting yang sulit dinilai secara ekonomi, yaitu misi 

kemanusiaan. 

Praktik pendidikan nasional diselenggarakan dengan 

mengacu kepada landasan yuridis yang telah ditetapkan, 

baik berupa undang-undang maupun peraturan 

pemerintah mengenai pendidikan. Sehingga dapat 

disimpulkan landasan yuridis pendidikan Indonesia 

adalah seperangkat konsep peraturan perundang-

undangan, yang menjadi titik tolak sistem pendidikan 

Indonesia. Menurut undang-undang dasar 1945 meliputi, 

undang-undang dasar republik Indonesia, ketetapan 

MPR, undang-undang peraturan pemerintah pengganti 

undang-undang, peraturan pemerintah, keputusan 

presiden, peraturan pelaksanaan lainnya, seperti 

peraturan menteri, instruksi menteri, dan sebagainya. 
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Kelembagaan, Program, dan Pengelolaan Pendidikan 

Salah satu hal yang memungkinkan aktivitas pendidikan 

berjalan dengan baik adalah adanya lembaga pendidikan, 

sebagai tempat dan sarana untuk berlangsungnya 

kegiatan pendidikan. Agar dapat menjalankan fungsinya 

dengan baik, lembaga pendidikan haruslah dikelola 

berdasarkan pada prinsip-prinsip manjemen. Lembaga 

pendidikan dengan menerapkan manajemen yang efektif 

dan efisien, harus berorientasi pada keberhasilan 

mencapai target yang telah direncanakan. Ini mencakup 

keberhasilan transfer pengetahuan, keterampilan dan 

kebiasaan atau keberhasilan memberikan “kepuasan” 

kepada pengguna dari lembaga pendidikan tersebut.  

Pengelolaan satuan pendidikan pada jenjang pendidikan 

dasar dan menengah menerapkan manajemen berbasis 

sekolah yang ditunjukkan dengan kemandirian, 

kemitraan, partisipasi, keterbukaan, dan akuntabilitas. 

Pengelolaan satuan pendidikan pada jenjang pendidikan 

tinggi menerapkan otonomi perguruan tinggi yang dalam 

batas-batas yang diatur dalam ketentuan perundang-

undangan yang berlaku memberikan kebebasan dan 

mendorong kemandirian dalam pngelolaan akademik, 

operasional, personalia, keuangan, dan area fungsional 

kepengelolaan lainnya yang diatur oleh masing-masing 

perguruan tinggi. 

1. Kelembagaan Pendidikan 

Menurut Undang-undang No. 20 Tahun 2003 Bab I 

pasal 1 ayat 8, “jenjang pendidikan adalah tahapan 

pendidikan yang ditetapkan berdasarkan tingkat 

perkembangan peserta didik, tujuan yang akan 

dicapai, dan kemampuan yang dikembangkan”. 

Jenjang pendidikan yang ada di Indonesia dibagi 

menjadi 3 yaitu pendidikan dasar, pendidikan 

menengah, dan pendidikan tinggi. Selain itu, ada pula 
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pendidikan anak usia dini. Pendidikan anak usia dini 

diberikan kepada anak didik sebelum memasuki 

pendidikan dasar. 

a. Pendidikan Anak Usia Dini 

Menurut Undang-undang No. 20 Tahun 2003 

“Pendidikan anak usia dini (PAUD) adalah upaya 

pembinaan, yang ditujukan bagi anak sejak lahir 

sampai anak berusia 6 tahun, dan dilakukan 

melalui pemberian rangsangan pendidikan, untuk 

membantu pertumbuhan dan perkembangan 

jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan 

saat memasuki pendidikan lebih lanjut”. Tujuan 

diselenggarakannya pendidikan anak usia dini ini 

adalah untuk membentuk anak yang berkualitas. 

Tujuan lainnya adalah untuk membantu 

menyiapkan anak mencapai kesiapan belajar di 

sekolah. Menurut UU No. 20 tahun 2003 pasal 28 

tentang sistem pendidikan nasional, bentuk 

pendidikan anak usia dini dikelompokkan 

menjadi 3 yaitu: 

1) Pendidikan Formal, adalah pendidikan anak 

usia dini formal terdiri dari Taman Kanak-

kanak yang dapat diikuti oleh anak usia muali 

dari 4 tahun sampai 5 tahun. 

2) Pendidikan Non Formal, adalah endidikan 

anak usia dini non formal terdiri dari 

penitipan anak, kelompok bermain dan 

satuan PAUD sejenis yang dapat diikuti anak 

muali dari usia 3 bulan. 

3) Pendidikan Informal, adalah pendidikan anak 

usia dini informal dapat diperoleh dari 

keluarga maupun lingkungan masyarakat 

dengan cara mengajarkan anak untuk 

mengetahui hal-hal yang baik. Seperti 
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bertutur kata yang baik, membersihkan 

rumah, dan ikut bergabung dengan 

masyarakat dengan cara ikut bergotong 

royong atau mengikuti kegiatan yang 

diadakan di lingkungan masyarakat. 

b. Pendidikan Sekolah Dasar 

Menurut UU No. 20 Tahun 2003 BAB VI bagian 

kedua pasal 17 dijelaskan bahwa, “pendidikan 

dasar merupakan jenjang pendidikan yang 

melandasi jenjang pendidikan 

menengah”. Pendidikan dasar berbentuk sekolah 

dasar (SD) dan madrasah ibtidaiyah (MI) atau 

bentuk lain yang sederajat serta sekolah 

menengah pertama (SMP) dan madrasah 

tsanawiyah (MTS), atau bentuk lain yang 

sederajat. Di akhir masa pendidikan di SD, para 

siswa harus mengikuti dan lulus dari Ujian 

Nasional (UN) untuk dapat melanjutkan 

pendidikannya ke SMP dengan lama pendidikan 3 

tahun. 

c. Pendidikan Sekolah Menengah 

Menurut Undang-undang No. 20 Tahun 2003 

pendidikan menengah dijelaskan pada pasal 18 

yaitu: 

1) Pendidikan menengah merupakan lanjutan 

dari pendidikan dasar. 

2) Pendidikan menengah terdiri atas pendidikan 

menegah umum dan pendiidkan menengah 

kejuruan. 

3) Pendidikan menengah berbentuk sekolah 

menengah atas (SMA), madrasah aliyah (MA), 

sekolah menengah kejuruan (SMK), dan 
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madrasah aliyah kejuruan (MAK), atau bentuk 

lain yang sederajat 

d. Pendidikan Tinggi  

Pendidikan tinggi diatur dalam UU No. 20 

Tahun 2003 dijelaskan pada pasal 19 ayat 1 

yaitu “pendidikan tinggi merupakan jenjang 

pendidikan setelah pendidikan menengah 

yang mencakup program pendidikan diploma, 

sarjana, magister, spesialis, dan doctor yang 

diselenggarakan oleh perguruan tinggi”. 

2. Program Pendidikan 

Program Pendidikan menurut Undang-undang 

Sisdiknas No. 20 Tahun 2003 program pendidikan 

terdiri dari: 

a. Pendidikan umum 

Menurut UU No. 20 Tahun 2003 “Program 

pendidikan umum adalah program pendidikan 

yang mengutamakan perluasan, pengelolaan dan 

keterampilan seperti, SD, SMP, SMA dan 

Universitas”. 

b. Pendidikan Anak Usia Dini 

Menurut UU No. 20 Tahun 2003 “pendidikan anak 

usia dini diselenggarakan sebelum jenjang 

pendidikan dasar”. Dalam jalur pendidikan formal 

dapat berbentuk TK atau RA, dalam jalur non 

formal dapat berbentuk Kelompok Bermain (KB), 

Taman Penitipan Anak (TPA). dalam jalur informal 

dapat berbentuk pendidikan keluarga”. 
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c. Pendidikan kejuruan 

Menurut UU No. 20 Tahun 2003 “pendidikan yang 

mempersiapkan peserta didik untuk dapat 

bekerja pada bidang pekerjaan tertentu seperti, 

Sekolah Menengah Kejuruan (SMK)”. 

d. Pendidikan khusus dan pendidikan layanan 

khusus 

Menurut Peraturan Meteri Pendidikan dan 

Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 

2013 “pendidikan khusus merupakan pendidikan 

untuk peserta didik, yang memiliki tingkat 

kesulitan dalam mengikuti proses pembelajaran 

karena kelainan fisik, emosional, mental, sosial, 

dan memiliki potensial kecerdasan dan bakat 

istimewa. Pendidikan layanan khusus merupakan 

pendidikan bagi peserta didik di daerah terpencil 

atau terbelakang, masyarakat adat yang terpencil, 

daerah yang terkena bencana alam, bencana 

sosial, dan tidak mampu dari segi ekonomi”. 

e. Pendidikan kedinasan 

Menurut Peraturan Pemerintah Republik 

Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 “pendidikan 

kedinasan adalah pendidikan profesi yang 

diselenggarakan oleh Kementerian, kementerian 

lain, atau lembaga pemerintah nonkementerian 

yang berfungsi untuk meningkatkan kemampuan 

dan keterampilan dalam pelaksanaan tugas 

kedinasan bagi pegawai negeri dan calon pegawai 

negeri”.  

f. Pendidikan keagamaan 

Menurut (Peraturan Menteri Agama Republik 

Indonesia, 2010) “Pendidikan agama adalah 

pendidikan yang memberikan pengetahuan dan 
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membentuk sikap, kepribadian, dan keterampilan 

peserta didik dalam mengamalkan ajaran 

agamanya, yang dilaksanakan sekurang-

kurangnya melalui mata pelajaran pada semua 

jalur, jenjang dan jenis pendidikan”. Sehingga 

dapat diartikan, tujuan pendidikan agama khusus 

yang mempersiapkan peserta didik untuk dapat 

melaksanakan peranan yang menuntut 

penguasan pengetahuan khusus tentang ajaran 

agama. 

g. Pendidikan Jarak Jauh 

Menurut (Permendikbud, 2012) “Pendidikan 

Jarak Jaun adalah segala bentuk kegiatan 

pendukung yang dilaksanakan oleh 

penyelenggara pendidikan jarak jauh untuk 

membantu kelancaran proses belajar peserta 

didik”. 

3. Pengelolaan Pendidikan 

Menurut undang-undang Sisdiknas No 20 tahun 2003 

pengelolaan pendidikan dijelaskan dalam butir-butir 

berikut ini. 

a. Pengelolaan sistem pendidikan nasional 

merupakan tanggung jawab menteri. 

b. Pemerintahan menentukan kebijakan nasional 

dan standar nasional pendidikan untuk menjamin 

mutu pendidikan nasional. 

c. Pemerintah pusat atau pemerintah daerah 

menyelenggarakan sekurang-kurangnya satu 

satuan pendidikan pada semua jenjang 

pendidikan untuk dikembangkan menjadi satuan 

pendidikan yang bertaraf internasional. 

d. Pemerintah daerah provinsi melakukan 

koordinasi atas penyelenggaraan pendidikan, 
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pengembangan tenaga kependidikan, dan 

penyediaan fasilitas penyelenggaraan pendidikan 

lintas daerah kabupaten/kota untuk tingkat 

pendidikan dasa dan menengah 

e. Pemerintah kabupaten kota mengelola pendidikan 

dasar dan pendidikan menengah serta satuan 

pendidikan yang berbasis keunggulan lokal. 

f. Perguruan tinggi menentukan kebijakan dan 

memiliki otonomi dalam mengelola pendidikan di 

lembaganya. 

g. Penyelenggaraan dan/atau satuan pendidikan 

formal yang didirikan oleh Pemerintah atau 

masyarakat berbentuk badan hukum pendidikan. 

Program Penguatan Kebijakan   

Menurut UU Nomor 20 Tahun 2003, program penguatan 

kebijakan Departemen Pendidikan Nasional dengan 

rencana pembangunan jangka menengah Badan 

Perencanaan Pembangunan Nasional sebagi berikut ini. 

1. Pendidikan anak usia dini (PAUD) – TK, RA, KB, TPA 

programnya adalah Perluasan akses Pendidikan 

Anak Usia Dini. 

2. Wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun SD, 

MI, SMP, MTS 

a. Pendanaan biaya oprasional wajib belajar. 

b. Penyediaan sarana dan prasarana pendidikan 

wajib belajar 

c. Rekruitmen pendidik dan tenaga kependidikan 

(program wajib belajar). 

d. Perluasan akses pendidikan wajib belajar pada 

jalur nonformal. 

e. Perluasa akses SLB dan sekolah inklusif. 
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f. Pengembangan sekolah wajib belajar layanan 

khusus bagi daerah terpencil/kepulauan yang 

berpenduduk jarang dan terpencar. 

3. Pendidikan Menengah 

a. Perluasan akses Sekolah Menengan Atas (SMA), 

Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) dan SMA 

terpadu. 

b. Pengembangan sekolah berbasis keunggulan lokal 

di setiap kabupaten atau kota. 

c. Pembangunan sekolah bertaraf internasional di 

setiap provinsi dan atau kabupaten kota. 

4. Pendidikan Tinggi 

a. Perluasan akses perguruan tinggi. 

b. Mendorong jumlah jurusan di perguruan tinggi 

yang masuk dalam 100 besar Asia. 

c. Akselerasi jumlah program studi kejurusan, 

vokasi, dan profesi. 

d. Peningkatan jumlah dan mutu publikasi ilmiah 

dan HAKI 

5. Pendidikan non formal 

a. Perluasan akses pendidikan keaksaraan bagi 

penduduk usia lebih dari 15 tahun. 

b. Pendidikan keterampilan hidup. 

c. Perluasan pendidikan kecerdasan hidup 

6. Peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan 

a. Pengembangan guru sebagai profesi. 

b. Pengembangan kompetensi pendidik dan tenaga 

kependidikan. 
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7. Penelitian dan pengembangan pendidikan 

a. Peningkatan peran serta masyarakat dalam 

perluasan akses SMA/SMK/SM Terpadu, SLB, 

dan PT. 

b. Implementasi dan penyempurnaan SNP dan BBNP 

c. Penjaminan mutu secara terprogram dengan 

mengacu pada SNP. 

d. Perluasan dan peningkatan mutu akreditasi 

8. Manajemen pelayanan pendidikan 

a. Perbaikan sarana dan prasarana. 

b. Penataan regulasi pengelolaan pendidikan. 

c. Peningkatan kapasitas dan kompetensi pengelola 

pendidikan 
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12 
HUBUNGAN ANTARA PENDIDIKAN 

DAN PEMBANGUNAN 

Srie Faizah Lisnasari 
Universitas Quality 

 

Hakikat Pendidikan 

Membahas tentang pendidikan, maka tidak akan pernah 

usai dari masa ke masa, sebab perihal pendidikan akan 

terus berkembang dari masa ke masa dan perlu 

penyesuaian agar dapat menyesuaikan dengan 

perkembangan zaman. 

Melalui UUD 1945 Republik Indonesia pada alinea ke-4 

dinyatakan bahwa Pemerintah Negara Republik Indonesia 

melindungi segenap bangsa Indonesia, memajukan 

kesejahteraan umum, dan mencerdaskan kehidupan 

bangsa. Selanjutnya di dalam UU No.20 Tahun 2003 

SISDIKNAS didefenisikan bahwa pendidikan adalah 

usaha sadar dan berencana untuk mewujudkan suasana 

belajar dan proses pembelajaran agara peserta didik 

secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk 

memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian 

diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta 

keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, 

bangsa dan negara. Berdasarkan uraian di atas, 

Wahyudin, D (2019), mengemukakan bahwa pendidikan 

adalah humanisasi, yaitu upaya memanusiakan manusia 
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atau upaya membantu manusia agar mampu 

mewujudkan diri sesuai dengan martabat 

kemanusiaannya. 

Pada sisi lain, bila berbicara tentang pendidikan, maka 

konteks pendidikan itu identik dengan ilmu. Mencari 

ilmu, memahami ilmu dan menggunakan ilmu dalam 

rangka mencapai kesejahteraan hidup. Dalam perspektif 

Islam “menuntut ilmu itu wajib bagi setiap muslim dan 

Muslimah”. Dikuatkan lagi dengan hadits Rasulullah yang 

artinya: “Siapa yang ingin (bahagia) di dunia harus 

berilmu, siapa yang ingin bahagia di akhirat harus berilmu, 

dan siapa ingin bahagia di dunia dan akhirat harus 

berilmu”.   

Berdasarkan uraian di atas, inti dari pendidikan adalah 

untuk mendapatkan ilmu dalam rangka menumbuhkan 

pikiran manusia, serta dapat mengatur akhlak dan 

tingkah lakunya. Dalam konsep Islam, menuntut ilmu itu 

menjadi sebuah kewajiban atau perintah jika 

menginginkan kehidupan yang bahagia. Ilmu sendiri 

diperoleh dari proses pendidikan. Kebahagiaan hidup 

hanya akan tercapai jika sudah dipenuhi ketiga hal 

tersebut yaitu dengan memiliki ilmu, akhlak dan perangai 

(perilaku) yang baik.  

Masalah-Masalah Pendidikan 

Pertanyaan berikut yang sering muncul, mengapa 

pendidikan itu penting bagi manusia? Jawabannya, 

pendidikan bukan hanya membekali manusia dengan 

kecerdasan berpikir juga agar dapat memiliki akhlak dan 

perangai/perilaku yang baik? Jawabannya tak jauh dari 

keberadaan manusia yang mempunyai dua potensi dalam 

dirinya, yakni potensi positif dan potensi negatif. Potensi 

tersebut memang dianugerahkan oleh Tuhan Yang Maha 

Kuasa, dan menjadi ujian bagi manusia selama hidupnya 

di dunia, apakah dapat mengendalikan/meminimalisasi 
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potensi negatif dari dalam dirinya dan terus 

menumbuhkan potensi positif dalam dirinya. Manusia 

memang bebas memilih hal yang akan mereka lakukan, 

namun tidak bebas dalam memilih konsekuensi dari 

pilihan mereka tersebut. 

Jika dikaitkan dengan inti dari tujuan pendidikan sesuai 

dengan UU No.20 Tahun 2003 SISDIKNAS adalah 

menciptakan manusia yang memiliki kekuatan spiritual 

keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, 

akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, 

masyarakat, bangsa dan negara, namun pada faktanya, 

pendidikan atau ilmu yang diajarkan selama ini tidak 

otomatis dapat mengubah akhlak menjadi baik atau 

terbentuknya karakter baik. Kemungkinan jawabannya 

adalah karena kurang tepatnya niat dalam mencari ilmu 

atau pengetahuan dari proses pendidikan tersebut, 

sehingga tujuan pendidikan tidak tercapai. Niat (orientasi) 

yang dibangun masih lebih dominan ke arah keduniawian 

(kebendaaan), belum kepada kemuliaan atau nilai-nilai 

kemanusiaan atau nilai-nilai karakter dalam diri sumber 

daya manusia. 

Hakikat Pembangunan 

Pembangunan menurut bahasa adalah tumbuh, 

bertambah, dan berkembang, perkembangan, 

pertambahan, bertambah dan menjadi banyak. 

Pembangunan merupakan suatu keadaan yang berbeda 

dari asalnya dan berkonotasi positif seperti contoh 

bertambah baiknya perilaku masyarakat di suatu tempat. 

Perilaku yang bertambah baik termasuk ke dalam proses 

pembangunan yang telah berhasil. Contoh lain bertambah 

banyaknya dibangun sekolah-sekolah di suatu daerah. 

Hal ini  menunjukkan proses pembangunan sudah 

berlangsung dengan baik. 
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Secara umum, tujuan setiap pembangunan 

sesungguhnya mulia yakni memberikan peningkatan 

kesejahteraan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia 

(KBBI), kesejahteraan berasal dari kata sejahtera, yang 

menunjukkan suatu keadaan yang baik, kondisi manusia 

yang berada pada keadaan makmur, dalam keadaan sehat 

dan damai. Indikator yang digunakan untuk mengukur 

kesejahteraan rakyat salah satunya adalah, pendidikan, 

selain kependudukan, kesehatan, ketenagakerjaan, pola 

konsumsi, perumahan dan lingkungan, sosial budaya. 

Sejahtera dalam bidang ekonomi, sering dihubungkan 

dengan keuntungan benda. Sejahtera dalam bidang 

sosial, sering dihubungkan dengan pelayanan 

kesejahteraan sosial meliputi rehabilitasi sosial, 

perlindungan sosial, perlindungan sosial, jaminan sosial 

dan pemberdayaan sosial. Masih banyak lagi 

kesejahteraan bidang-bidang lainnya. 

Oleh karena pembangunan erat kaitannya dengan 

kesejahteraan, maka pembangunan hakekatnya 

berpangkal dari manusia, bertumpu pada manusia dan 

ditujukan untuk kesejahteraan manusia. Manusia 

sebagai orientasi suatu pembangunan merupakan 

sesuatu yang tepat, sebab hakikatnya seluruh alam ini 

diciptakan oleh Sang Maha Kuasa adalah untuk manusia. 

Peruntukan alam untuk manusia oleh sang Khalik bukan 

tanpa tujuan, justru memiliki tujuan yang mulia yaitu 

untuk mengabdi kepada-Nya dan menjadi khalik 

(pengatur) di seluruh alam semesta. Pengaturan yang 

dimaksud adalah dalam segala aspek, mulai dari aspek 

individu, masyarakat, negara, sosial, budaya dan lain 

sebagainya. 

Dalam kajian Islam, kesejahteraan setiap makhluk sudah 

dijamin Sang Pencipta, terbukti dari apa yang 

disampaikan yang artinya, “Dan tidak ada suatu binatang 

melata-pun di bumi melainkan Allah-lah yang memberi 
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rezkinya” (surat Hud ayat 6), namun jaminan itu tidak 

diberikan dengan tanpa usaha, sebagaimana yang telah 

dijelaskan berikutnya, yang artinya “Sesungguhnya Allah 

tidak merubah keadaan sesuatu kaum sehingga mereka 

merubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri” (QS. 

Ar-Ra'd Ayat 11). Islam juga melihat kesejahteraan dari 

sudut pandang material dan spiritual. 

Demikian halnya dengan tujuan pembangunan di 

Indonesia adalah untuk kesejahteraan manusia yang 

diukur dengan terpenuhinya kebutuhan manusia secara 

jasmani dan rohani, sebagai makhluk individu, makhluk 

sosial, makhluk berbudaya, makhluk susila dan makhluk 

beragama/religius sehingga dapat meningkatkan 

martabatnya selaku makhluk Tuhan di muka bumi. Jika 

ternyata kebutuhan manusia justru tidak dapat terpenuhi 

dari yang disebutnya “pembangunan”, maka 

sesungguhnya kegiatan itu bukanlah pembangunan tapi 

penghancuran. 

Triwiyanto, T (2014) berpendapat, pembangunan perlu 

menempatkan manusia dalam kedudukan sentral dan 

menempatkan lingkungan sebagai satu sistem dengan 

manusia sebagai pusatnya. Sistem pembangunan yang 

seperti inilah sesungguhnya yang diharapkan, sehingga 

manusia menjadi acuan pertama dan utama yang menjadi 

pusat perhatian atau fokus kegiatan pembangunan 

tersebut. Apapun bentuk kegiatan pembangunan 

tersebut, harus memberikan kesejahteraan bagi manusia 

baik secara fisik maupun non fisik. 

Hubungan Antara Pendidikan dan Pembangunan 

Sebagaimana sudah dipaparkan sebelumnya, pendidikan 

pada hakikatnya adalah menyiapkan manusia di samping 

berilmu (pengetahuan, keterampilan serta menguasai 

teknologi) juga untuk membentuk akhlak dan perilaku 

yang baik, maka pendidikan merupakan posisi sentral 
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dan strategis dalam pembangunan karena sasarannya 

adalah untuk peningkatan kualitas Sumber Daya 

manusia (SDM), hal ini disampaikan oleh Tirtarahardja, U 

(2017) Pendidikan dan pembangunan memiliki 

keterkaitan yang erat. Pendidikan seharusnya mampu 

meningkatkan pembangunan bangsa secara terus 

menerus. Pendidikan juga seharusnya dapat menjamin 

proses peningkatan kemampuan pembangunan secara 

terus menerus. Selanjutnya indikator-indikator 

pembangunan sering digunakan sebagai ukuran 

keberhasilan sistem Pendidikan. 

Pendidikan merupakan titik tengah dan terpenting dari 

seluruh sektor pembangunan. Pembangunan yang selama 

ini terlihat berupa pembangunan material atau fisik 

berupa gedung, jalan, jembatan, pabrik dan lain 

sebagainya, sesungguhnya kesuksesannya sangat 

ditentukan oleh keberhasilan dari tujuan pendidikan 

yaitu menciptakan manusia yang memiliki kekuatan 

spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, 

kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang 

diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara (UU 

No.20 tahun 2003).  

Manusia berkualitas yang dihasilkan dari proses 

pendidikan akan dapat mewujudkan pembangunan yang 

berkualitas pula. Pembangunan berkualitas tersebut 

selanjutnya akan dapat memenuhi hajat hidup diri 

sendiri, masyarakat luas serta dapat mengangkat harkat 

martabat manusia. Hasil pembangunan akan berkorelasi 

dengan peningkatan kondisi sosial ekonomi peserta didik 

yang mengalami pendidikan tersebut. Dengan demikian 

pendidikan dapat dikatakan memiliki kaitan yang erat 

dengan pembangunan.  

Pendidikan juga dikatakan dirancang untuk memenuhi 

kebutuhan pembangunan secara umum dan kebutuhan 

dunia kerja, dunia usaha, dan dunia industri khususnya 
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di masa depan. Pendidikan yang diberikan generasi 

sekarang terhadap anak turunan mereka bertujuan untuk 

menyiapkan anak-anak hidup di zamannya yang sangat 

berbeda dengan zaman orang-orang pendahulunya untuk 

dapat mengisi pembangunan di masa depan. Tanpa 

pendidikan, maka tidak akan tercapai tujuan 

pembangunan malah akan menimbulkan penghancuran. 

Dalam pelaksanaan pendidikan seyogyanya dengan 

mempertimbangkan kesesuaian dengan pertumbuhan 

dan perkembangan manusia yang akan dididik tersebut. 

Masa pendidikan tidak pernah dibatasi dari segi waktu 

dan usia. Seperti dalam Islam disampaikan bahwa 

mencari ilmu atau mengikuti pendidikan agar dilakukan 

sepanjang usia. Dalam hadits disebutkan, “tuntutlah ilmu 

dari buaian hingga ke liang lahat”. Pendidikan yang 

berhasil menyiapkan manusia di samping berilmu juga 

berakhlak dan berperilaku baik, yang kemudian akan 

mampu mengisi dan meningkatkan pembangunan di 

masa depannya.  

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan telah 

mengambil kebijakan link and match yang juga bertujuan 

untuk meningkatkan relevansi pendidikan dengan 

kebutuhan pembangunan pada umumnya dan kebutuhan 

dunia kerja, dunia usaha, dan dunia industri pada 

khususnya. Kebijakan tersebut sesuai dengan ajaran 

Islam, sebagaimana diungkapkan oleh Ali bin Abi Talib: 

Artinya: “Didiklah anak-anak mu, karena mereka 

diciptakan untuk zaman yang berbeda dengan zamanmu”. 

Amanat SISDIKNAS tentang tujuan pendidikan adalah 

untuk menciptakan manusia yang memiliki kekuatan 

spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, 

kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang 

diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara. Dari 

penjabaran ini, pendidikan pada hakikatnya membentuk 

aspek kognitif, psikomotorik dan afektif pada diri peserta 
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didik. Suardi, M (2010) menyampaikan bahwa, bagian 

paling penting dari pembentukan setiap hal ini adalah 

aspek afektif atau sikap dan aspek moral (nilai-nilai) yang 

paling menentukan mutu manusia. Jika aspek ini kurang 

baik, maka sehebat apapun ilmu dan keterampilan yang 

dimiliki tidak akan dapat memberikan manfaat bagi diri 

sendiri apalagi orang lain di sekitarnya. 

Degradasi moral yang terjadi di mana-mana, seperti: 

merebaknya korupsi, tawuran, penganiayaan, 

kecurangan, penyalahgunaan narkotika dan lain 

sebagainya menunjukkan bahwa ada yang kurang tepat 

dalam pelaksanaan sistem pendidikan di Indonesia. 

Uraian atau rumusan tujuan pendidikan sudah baik, 

namun pelaksanaannya di lapangan perlu peninjauan 

ulang kembali karena hasil akhir yang diperoleh di dunia 

pendidikan bukannya lebih baik dari tujuan yang 

diharapkan, namun sebaliknya sangat memprihatinkan. 

Tujuan semula, ilmu yang diperoleh dari pendidikan 

dapat menghasilkan manusia yang berkarakter, cerdas 

dan memberi manfaat justru sebaliknya. 

Pendidikan yang berdampak positif bagi pembangunan 

bangsa Indonesia baik aspek moril maupun materil 

bermula dari penanaman nilai-nilai karakter secara 

individu mulai dari lingkungan rumah, sekolah dan 

masyarakat secara luas. Seperti yang diungkapkan oleh 

Ki Hajar Dewantoro dalam Hatimah, I (2009), pendidikan 

merupakan upaya untuk memajukan bertumbuhnya budi 

pekerti (kekuatan batin, karakter), pikiran (intelek) dan 

tubuh anak. Pendidikan itu tidak boleh dipisah-pisahkan, 

tetapi sebagai suatu kesatuan untuk memajukan 

kesempurnaan hidup, yakni kehidupan dan penghidupan 

peserta didik yang selaras dengan dunianya. 
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Pada kenyataannya, sistem pendidikan selama ini juga 

terlalu memberikan patokan keberhasilan peserta didik 

diukur dengan nilai atau angka. Hal imi membuat semua 

unsur yang terlibat didalam kebijakan tersebut, seperti 

guru, kepala sekolah, dinas Pendidikan akhirnya berbuat 

apa saja asalkan tujuan atau nilai tersebut terpenuhi. 

Pendidik, penyelenggara pendidikan dan pengambil 

kebijakan dalam Pendidikan berbohong 

bersama/berjamaah agar terpenuhi target capaian nilai 

tersebut yang notabenenya proses pendidikan berjalan 

tidak sesuai dengan norma atau aturan yang seharusnya. 

Semua hal ini memberikan contoh moral dan sikap yang 

buruk bagi peserta didik. Hal buruk ini selanjutnya akan 

terus dibawanya berjalan dan berbuat seiring dengan 

zaman dia mulai menunjukkan perannya dalam 

pembangunan. Degradasi kepercayaan diri, berdampak 

akibat kebohongan yang dilakukan secara bersama-sama 

ini (masih satu contoh dari sekian banyak kasus 

penyimpangan yang ada). Orientasi pendidikan akhirnya 

hanya material, sedangkan aspek moral seperti memiliki 

kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, 

kepribadian, akhlak mulia, menjadi sesuatu yang asing 

dan seolah tak mungkin tercapai bagi peserta didik. 

Padahal sebenarnya, pendidikan harus merupakan 

bagian dari pembangunan manusia, sebab pembangunan 

ini juga berorientasi pada peningkatan peradaban 

manusia. Peradaban yang baik akan dapat terwujud jika 

mutu pendidikan terjaga. Pendidikan juga harus 

berorientasi dalam pengembangan pemikiran kritis 

generasi muda, yang tidak mudah menerima ketentuan 

yang mengerdilkan makna pembangunan sebenarnya. 

Kemampuan berpikir krtitis ini hanya akan dapat 

bertumbuh dengan baik, manakala pendidikan 

dikembalikan kepada tujuan sebelumnya, dan 

pelaksanaan tidak terkungkung dengan nilai patokan dari 
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penguasa, namun semata-mata untuk mencapai tujuan 

pendidikan yang tertera dalam UU No. 20 tahun 2003. 

Kembali lagi, pendidikan yang dimaksud adalah untuk 

menyiapkan sumber daya manusia yang sesuai dengan 

tujuan pembangunan nasional yakni pembangunan 

manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan seluruh 

masyarakat Indonesia. Inti dari kegiatan pendidikan 

sebagai pembangunan sumber daya manusia adalah 

mengembangkan tanggungjawab pribadi bagi 

peningkatan mutu hidup individu, dan sekaligus 

tanggungjawab pribadi dalam membangun seluruh 

masyarakat Indonesia. 

Dari pemaparan di atas, maka dapat dirangkum bahwa 

pendidikan sesungguhnya membawa misi pembangunan. 

Semula membangun manusianya, selanjutnya 

membangun sumber daya pembangunan. Pembangunan 

yang dimaksud yang bersasaran seluruh aspek 

kehidupan, mulai dari lingkungan fisik, lingkungan sosial, 

dan aspek lainnya. Jika manusia memiliki jiwa 

pembangunan sebagai hasil pendidikan, maka dapat 

diharapkan lingkungannya akan terbangun dengan baik. 

Jiwa pembangunan yang dimiliki manusia ini akan 

melancarkan peran aktifnya dalam pembangunan. Peran 

manusia tersebut harus dimulai dari tahap perencana, 

pelaksana, dan pengawas pembangunan. 

Sebagai perencana pembangunan, manusia sudah harus 

memiliki kemampuan melihat masa depan jauh hari 

sebelumnya. Untuk dapat memiliki kemampuan yang 

tajam ini, manusia harus memiliki ilmu pengetahuan yang 

senantiasa didampingi oleh iman (nilai religius), sebab 

dengan demikian manusia akan selalu dalam batas-batas 

mencari kemanfaatan bagi dirinya, bagi manusia lain dan 

bagi alam semesta. Jika salah satu kemanfaatan ini tidak 

terlaksana, maka manusia tersebut akan meninjau ulang 

perencanaan yang sudah dibuatnya tersebut. 
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Peran manusia sebagai pelaksana dalam pembangunan, 

maknanya adalah pembangunan yang dilakukan tersebut 

merupakan tindakan terencana yang sudah dibuat 

sedemikian rupa. Orientasinya adalah kebermaknaan dan 

kebermanfaatan baik dalam sekala mikro maupun makro. 

Selanjutnya peran manusia sebagai pengawas 

pembangunan, bermakna apa yang sudah direncanakan 

secara matang, dan dalam proses pelaksanaan, perlu 

diawasi sedemikian rupa agar jangan sampai terjadi 

penyimpangan sebagaimana yang sudah direncanakan. 

Demikian eratnya hubungan sebab akibat antara aspek 

pendidikan dengan pembangunan, sehingga 

menyadarkan kita semua untuk dapat lebih fokus dalam 

memberikan kontribusi positif sesuai dengan peran 

masing-masing. Agar keadaan/peradaban generasi yang 

akan datang semakin baik jika dibandingkan dengan 

keadaan/peradaban generasi sekarang ini.  
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13 
HUBUNGAN ANTARA PENDIDIKAN 

DAN TANTANGAN GLOBALISASI 

Hotma Tiolina Siregar 
Universitas Quality 

 

Pendidikan 

Pendidikan adalah hak setiap orang di Indonesia, 

Pendidikan dijamin oleh Pasal 31 ayat (1) UUD 1924 yang 

mengatur bahwa setiap warga Negara berhak atas 

Pendidikan. Ini merupakan rangkaian proses dan 

kemajuan pemberdayaan potensi yang dapat menjadi 

kualitas yang dimiliki oleh setiap orang sepanjang 

hidupnya. 

Lahirnya UUD 1945 yang telah diamandemen, UU 

Sisdiknas dan PP 19 Tahun 2005 tentang Standar 

Nasional Pendidikan (SNP) setidaknya telah membawa 

perubahan paradigma Pendidikan dari corak sentralistis 

menjadi desentralistis. Sekolah-sekolah atau Satuan 

Pendidikan berhak mengatur Kurikulum sendiri yang 

dianggap sesuai dengan karakteristik Sekolahnya. 

Kemudahan dalam Mengakses Informasi dalam Dunia 

Pendidikan, Teknologi hasil dari melambungnya 

globalisasi seperti Internet dapat membantu siswa untuk 

mengakses berbagai informasi dan ilmu pengetahuan 

serta sharing riset antar siswa terutama dengan mereka 

yang berjauhan tempat tinggalnya. 
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Secara Umum Pendidikan adalah usaha sadar dan 

terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses 

pembelajaran agar peserta didik secara aktif 

mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki 

kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, 

kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta 

keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, 

abangsa dan negara. 

Penjelasan Umum PP Standar Pendidikan Nasional 2021, 

Pendidikan Nasional berfungsi untuk mencerdaskan 

kehidupan Bangsa melalui pengembangan potensi setiap 

warga Negara tanpa kecuali. Pendidikan Nasional yang 

bermutu merupakan fondasi pembangunan Sumber Daya 

Manusia (SDM) yang unggul dan mampu secara proaktif 

menjawab tantangan zaman yang terus berubah. Untuk 

mewujudkan Sistem Pendidikan Nasional yang bermutu 

diperlukan Standar Nasional yang menjadi pedoman 

dasar bagi penyelenggara Pendidikan. Standar Nasional 

Pendidikan meliputi kriteria minimal tentang berbagai 

aspek Pendidikan yang harus dipenuhi oleh 

penyelenggara dan Satuan Pendidikan. 

Kualitas Pendidikan dapat dimulai dari Pendidik yang 

harus memiliki sertifikat Profesional, peningkatan fasilitas 

sarana dan prasarana bagi sekolah-sekolah dan birokrasi 

yang jujur dan adil serta didukung dengan system 

Pendidikan yang sesuai dengan keadaan masyarakat 

Indonesia. 

Hasbullah (2015) Pada abad ke 21, Pendidikan menjadi 

semakin penting untuk menjamin peserta didik memiliki 

ketrampilan belajar dan berinovasi, keterampilan 

menggunakan teknologi dan media informasi, serta dapat 

bekerja dengan menggunakan keterampilan untuk hidup 

(life skills). Pada abad 21 ini juga ditandai dengan 

banyaknya: 
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1. Informasi tersedia dimana saja dan dapat diakses 

kapan saja 

2. Komputerisasi yang semakin cepat 

3. Otomasi yang menggantikan pekerjaan-pekerjaan 

yang rutin 

4. Komunikasi yang dapat dilakukan darimana saja dan 

kemana saja 

Pendidikan tinggi merupakan salah satu pilar utama yang 

dapat diharapkan membawa salah satu perubahan bagi 

suatu Bangsa dan Negara, sehingga dunia Pendidikan 

tidak hanya menjadi sarana bagi peningkatan kualitas 

Sumber Daya Manusia (SDM), akan tetapi proses 

pembelajaran baik di Kampus maupu di Sekolah 

diharapkan menjadi wadah yang sangat penting untuk 

merubah pola fikir masyarakat yang demokratis. 

Dalam dunia Pendidikan globalisasi akan mendatangkan 

kemajuan yang sangat cepat, yakni munculnya beragam 

sumber belajar dan merebaknya media massa, khusnya 

internet dan media elektronik sebagai sumber ilmu dan 

pusat Pendidikan, maka dampak hal ini adalah Guru dan 

Dosen bukan satu-satunya sumber ilmu pengetahuan. 

Perkembangan dunia Pendidikan di Indonesia tidak dapat 

dilepaskan dari pengaruh perkembangan globalisasi, 

dimana Ilmu Pengetahuan dan Teknologi berkembang 

pesat. Era pasar bebas juga merupakan tantangan bagi 

dunia Pendidikan Indonesia, karena terbuka peluang 

Lembaga Pendidikan dan Tenaga Pendidik dari 

mancanegara masuk ke Indonesia. Untuk menghadapi 

pasar global maka kebijakan Pendidikan Nasional harus 

dapat meningkatkan mutu Pendidikan, baik akademik 

maupun non akademik dan memperbaiki manajeman 

Pendidikan agar lebih produktif dan efisien serta 

memberikan akses seluas-luasnya bagi masyarakat untuk 
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mendapatkan Pendidikan. Maka Pendidikan untuk abad 

21, pendidikan hendaknya bersendikan 4 pilar yaitu: 

1. Learning to know (belajar untuk mengetahui) 

2. Learning to do (belajar untuk berbuat) 

3. Learning to live together (belajar untuk hidup 

Bersama) 

4. Learning to be (belajar untuk menjadi diri sendiri) 

Kurikulum Merdeka adalah Kurikulum dengan 

Pembelajaran intrakurikuler yang beragam, pembelajaran 

akan lebih maksimal agar peserta didik memiliki cukup 

waktu untuk mendalami konsep dan memperkuat 

kompetensinya. Melalui Kurikulum ini guru dapat 

memilih perangkat bahan ajar untuk menyesuaikan 

kebutuhan belajar dan minat masing-masing peserta 

didik, Kurikulum Merdeka nantinya akan digunakan 

untuk seluruh Satuan Pendidikan mulai dari PAUD, SD, 

SMP, SMA/SMK, Pendidikan Khusus dan Kesetaraan. 

Dari beberapa takaran dan ukuran Dunia Pendidikan kita 

belum siap menghadapi globalisasi. Belum siap tidak 

berarti bangsa kita akan hanyut begitu saja dalam arus 

global tersebut. Kita harus menyadari bahwa Indonesia 

masih dalam masa transisi dan memiliki potensi yang 

sangat besar untuk memainkan peran dalam globalisasi 

khususnya pada konteks regional. Inilah salah satu 

tantangan dunia Pendidikan kita yaitu menghasilkan 

SDM yang kompetitif dan Tangguh. Kedua, dunia 

Pendidikan kita menghadapi banyak kendala dan 

tantangan, namun masih kita harus optimis jika kita 

masih ada pelung untuk maju. 

Sehingga yang dibutuhkan Indonesia sekarang ini utuk 

mengikuti arus era globalisasi sekarang ini adalah 

visioning (pandangan), repositioning strategy (strategi) 

dan leadership (kepemimpinan), tanpa itu semua, kita 
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tidak akan pernah beranjak dari transformasi yang terus 

berputar-putar. Dengan visi jelas, tahapan-tahapan yang 

juga jelas dan komitmen semua pihak serta 

kepemimpinan yang kuat untuk mencapai itu, maka 

tahun 2025 bukan tidak mungkin Indonesia akan bangkit 

Kembali menjadi bangsa yang lebih bermartabat dan jaya 

sebagai pemenang dalam globalisasi. 

Globalisasi 

Hermino Agustinus (2018). Globalisasi sebagai fenomena 

khusus dalam peradapan manusia yang bergerak terus 

dalam masyarakat global dan merupakan bagian dari 

proses kehidupan manusia. Kehadiran teknologi 

informasi dan teknologi komunikasi mempercepat 

akselerasi proses globalisasi di era globalisasi sekarang 

ini, bangsa Indonesia dihadapkan pada berbagai 

tantangan yang berskala global. Globalisasi tidak hanya 

menyebabkan terjadinya transformasi peradaban dunia 

melalui proses modernisasi, industrialisasi dan revolusi 

informasi, tetapi juga menimbulkan perubahan dalam 

struktur kehidupan dalam berbagai bidang, baik bidang 

sosial, budaya, ekonomi, politik maupun Pendidikan. 

Hermino Agustinus (2018). Globalisasi merupakan 

sesuatu yang tidak terlepaskan dalam perkembangan 

zaman saat ini, secara etimologi, globalisasi diambil dari 

kata benda globe yang artinya dunia dan global berarti 

mensifatkan kata benda tersebut, yaitu mendunia, jadi 

kata globalisasi dapat diartikan sebagai siatu upaya 

proses yang berdampak pada kehidupan secara 

mendunia. 

Globalisasi menurut ilmuan sosial dipicu oleh 

perkembangan Teknologi informasi dan komunikasi yang 

pada decade ini berlangsung sangat cepat dan mempunyai 

pengaruh yang mendasar dalam berbagai sisi kehidupan 

manusia, jadi dengan kata lain kehadiran globalisasi 
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menjadikan perubahan sebagai tantangan bukan sebagai 

ancaman maka dibutuhkan Sumber Daya Manusia (SDM) 

yang berkarakter handal dan bersaing tinggi. 

Globalisasi memiliki ciri-ciri antara lain: 

1. Adanya kemajuan dan perkembangan teknologi dalam 

berbagai aspek, misalnya dengan hadirnya koneksi 

internet yang memudahkan komunikasi antar satu 

sama lainnya. 

2. Adanya Kerjasama ekonomi antar negara di dunia 

yang menyebabkan adanya ketergantungan antara 

pasar dan produksi ekonomi negara 

3. Munculnya berbagai macam masalah secara 

bersamaan yang harus diselesaikan, 

4. Adanya interaksi yang mengakibatkan adanya 

pertukaran budaya atau akulturasi tanpa disadari, 

seiring berkembangnya zaman dan perkembangan 

teknologi, pertukaran budaya dapat semakin mudah 

terjadi dan cepat. 

Globalisasi tidak hanya mengundang masuknya barang 

atau jasa tetapi juga teknologi, budaya dan Pendidikan, 

karena memberikan berbagai implikasi terhadap 

penduduk bukan saja dalam kegiatan dan kondisi 

ekonominya tetapi juga berbagai aspek lainnya termaksud 

Pendidikan, maka permasalahan dalam proses globalisasi 

tidak sesalu dapat dicapai suatu perolehan yang adil bagi 

semua pihak, karena ada pihak yang lebih diuntungkan 

dan ada yang dirugikan. 

Adanya globalisasi akan berpengaruh pada suatu Bangsa 

dan Negara, Masyarakat bahkan individu dalam 

masyarakat. Pengaruh yang ditimbulkan globalisasi pada 

suatu bangsa terjadi di berbagai bidang antara lain: 

bidang ekonomi, politik, bidang sosial budaya, bidang 
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pertahanan dan keamanan, bidang agama, bidang 

Pendidikan. 

Bidang Pendidikan globalisasi memiliki dampak yang 

sangat besar bagi perubahan Pendidikan, baik secara 

system maupun Kurikulum yang diajarkan. Globalisasi 

Pendidikan di Indonesia juga ditandai oleh ambivalensi 

yaitu berada pada kebingungan, karena ingin mengejar 

ketinggalan untuk menyamai kualitas Pendidikan 

Internasional, kenyataannya Indonesia belum siap untuk 

mencapai kualitas tersebut. 

Globalisasi memiliki dampak positif dan dampak negatif 

bagi berbagai bidang kehidupan, termaksud dalam bidang 

Pendidikan. Globalisasi memberi dampak positif bagi 

bidang Pendidikan sekaligus memberikan dampak 

negative yang perlu diwaspadai, seperti yang kita ketahui 

bahwa Pendidikan merupakan wadah bagi anak-anak 

untuk mengembangkan potensi diri, baik 

mengembangkan kecerdasan emosional maupun keahlian 

teknis. Pendidikan merupakan kunci bagi perkembangan 

suatu bangsa, karena dengan Pendidikan generasi suatu 

bangsa bisa terdidik dan terlatih dengan baik. 

Dampak positif kemajuan teknologi akibat pesatnya arus 

globalisasi, merubah pola pengajaran pada dunia 

Pendidikan. Pengajaran yang bersifat klasikal berubah 

menjadi pengajaran yang berbasis teknologi baru seperti 

internet dan computer. Perubahan corak Pendidikan 

mulai longgarnya kekuatan control Pendidikan. 

Fenomena dalam bidang Pendidikan sudah tidak dapat 

dibendung lagi dan kini sudah berproses dalam praktek 

Pendidikan di Negara kita. Globalisasi yang sangat 

berkaitan dengan kemajuan ilmu dan teknologi berarti 

bahwa mereka yang menguasai ilmu dan teknologi 

mutakhir niscaya memiliki surplus keunggulan untuk 

bersaing dalam pergaulan antar bangsa. 
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Tuntutan global menuntut dunia Pendidikan untuk selalu 

dan senantiasa menyesuaikan perkembangan teknologi 

terhadap usaha dalam peningkatan mutu Pendidikan, 

terutama penyesuaian penggunaannya bagi dunia 

Pendidikan khususnya dalam proses pembelajaran. 

Teknologi digital dapat bermanfaat terhadap perubahan 

perilaku manusia termaksud Pendidikan dan eserta didik, 

didalam mencari, mengumpulkan, mendokumentasikan, 

mengolah dan mentransfer Kembali bahan ajar sesuai 

dengan kebutuhan. Mencampur bahan ajar didalam 

proses pembelajaran dengan teknologi digital dapat lebih 

menarik serta memberikan motivasi belajar, karena 

mencampur bahan ajar tidak monoton pada teks, tetapi 

dapat dicampur lebih kreatif dan menarik karena 

digabungkan gambar, audio, video dan animasi, sehingga 

dapat mempengaruhi perubahan perilaku belajar 

berkembang dengan lebih baik. 

Hubungan Pendidikan dan Tantangan Globalisasi 

Di Dunia Pendidikan, globalisasi akan mendatangkan 

kemajuan yang sangat cepat, yakni munculnya beragam 

sumber belajar dan merebaknya media massa, khususnya 

internet dan media elektronik sebagai sumber ilmu dan 

pusat Pendidikan, sehingga dampak hal ini adalah guru 

bukannya satu-satunya sumber ilmu pengetahuan 

Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang disertai 

dengan semakin kencangnya arus Globalisasi membawa 

dampak tersendiri bagi Dunia Pendidikan khususnya di 

Indonesia, yang mana Sekolah mulai melakukan 

globalisasi dalam system Pendidikan Internal Sekolah, 

yaitu dengan menerapkan kurikulum yang dikenal 

dengan billingual school, dengan menerapkan Bahasa 

asing seperti Bahasa Inggris, Bahasa Jerman dan Bahas 

Mandarin sebagai mata pelajaran yang wajib diikuti 

semua siswa. Pendidikan mulai jenjang Sekolah 
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Menengah Atas (SMA) maupun jenjang Universitas mulai 

membuka yang Namanya Program Kelas International, 

dalam rangka mempersiapkan lulusan untuk menghadapi 

tantangan globalisasi yang semakin pesat. 

Untuk menjadi Mahasiswa yang siap dan matang untuk 

mengahadapi revolusi industry keempat ini, mahasiswa 

tidak boleh hanya menyerap ilmu dari Dosen secara 

mentah di perkuliahan saja namun Mahasiswa juga perlu 

memiki keterampilan lebih diluar kegiatan Akademik 

seperti Keterampilan berkomunikasi, public speaker, 

berorganisasi dan lainnya. 

Menyandang sebuah gelar kesarjanaan dalam dunia 

Akademik bagi Mahasiswa tidaklah cukup untuk 

menghadapi era Moderanisasi dan Globalisasi pada adan 

21, kemampuan softskill dan hard skill sangat 

mempengaruhi dalam mendapatkan pekerjaan dalam 

aspek kehidupan, terutama bagi Mahasiswa baru dalam 

memasuki Pendidikan di Perguruan Tinggi Negeri (PTN) 

maupun Perguruan Tinggi Swasta (PTS) dan harus 

mampu beradaptasi dengan lingkungan dan masyarakat 

Kampus. Sebagai Mahasiswa tidak hanya kewajiban 

Kuliah (datang, duduk, dengar dan mencatat) akan tetapi 

mampu menjunjung Tri Darma Perguruan Tinggi 

Pendidikan/Pengajaran, Research/Penelitian serta 

Pengabdian pada Masyarakat yang akan ditunggu 

hasinya. 

Peran penting yang disandang Mahasiswa yaitu 

bagaimana ia mampu mempresentasikan diri secara 

personal didalam Masyarakat dengan memiliki wawasan 

ilmu secara mendalam sehingga mampu diamalkan serta 

menjadi manusia intelek, professional dijamannya, akan 

tetapi Mahasiswa perlu proses dalam membangun 

kehidupan Akademis yang baik melalui ikut terlibat dalam 

organisasi yang mewadahi dalam menimbah pengalaman 

dan pengetahuan yang bukan hanya diperoleh dari 
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bangku kuliah, akan tetapi ikut aktif dalam sebuah 

organisasi extra maupun intra yang diwujudkan melalui 

aktivitas kehidupan ilmiah kampus yang didisi 

perkuliahan, diskusi ilmiah ataupun karya ilmiah bahkan 

riset dan kerja social. 

Melihat kenyataan perlu kita renungkan bersama bahwa 

Standar Pendidikan kita masih proses pada pemenuhan 

dan penyiapan sarana serta hal-hal yang bersifat teknis, 

belum menyentuh ranah substansi, sehingga hanya 

persoalan luarnya yang digarap pada kajian epistimologis, 

sedangkan belum menyentuh ranah otologis dan 

aksiologis, sehingga perlu kesadaran bersama terutama 

bagi Mahasiswa baru yang benar-benar ingin memasuki 

dunia totalitas di Perguruan Tinggi, perlu mempersiapkan 

diri secara matang, baik niat serta keinginan meupun 

kemampuan untuk berkanca dalam dunia Civitas 

Akademika bagi seorang intelektual. 

Kurikulum Merdeka Belajar adalah bentuk evaluasi dari 

kurikulum sebelumnya, yakni Kurikulum 2013. 

Kurikulum ini diluncurkan secara resmi oleh 

Medikbudristek Nadim Makarim pada Februari 2022. 

Dengan dikeluarkan Program Pemerintah Kebijakan 

Merdeka Belajar – Kampus Merdeka diharapkan dapat 

menjadi jawaban atas tuntutan tersebut. Kampus 

Merdeka merupakan wujud pembelajaran di Perguruan 

Tinggi yang otonom dan fleksibel sehingga tercipta kultur 

belajar yang inovatif, tidak mengekang dan sesuai dengan 

kebutuhan Mahasiswa.  

Berbagai bentuk kegiatan di luar Perguruan Tinggi, 

diantaranya melakukan magang/praktik kerja industry 

atau tempat kerja lainnya, melaksanakan proyek 

pengabdian masyarakat di Desa, mengajar disatuan 

Pendidikan, mengikuti pertukaran Mahasiswa, 

melakukan penelitian, melakukan kegiatan 

kewirausahaan, membuat studi/proyek independent dan 
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mengikuti program kemanusiaan. Semua kegiatan 

tersebut harus dilaksanakan dengan bimbingan dari 

Dosen, kampus Merdeka diharapkan dapat memberikan 

pengalaman konstektual lapangan yang akan 

meningkatkan kompetensi Mahasiswa secara utuh, siap 

kerja atau menciptakan lapangan kerrja baru. 

Proses pembelajaran dalam kampus Merdeka merupakan 

salah satu perwujudan pembelajaran yang berpusat pada 

Mahasiswa (student centered learning) yang sangat 

esensial, pembelajaran dalam Kampus Merdeka 

memberikan tantangan dan kesempatan untuk 

mengembang inovasi , kreativitas, kapasitas, kepribadian 

dan kebutuhan Mahasiswa, serta mengembangkan 

kemandirian dalam mencari dan menemukan 

pengetahuan melalui kenyataan dan dinamika lapangan 

serta persyaratan kemampuan, permasalahan riil, 

interaksi sosial, kolaborasi, manajeman diri, tuntuan 

kinerja, target dan pencapainnya, melalui Program 

Merdeka belajar yang dirancang dan diimplementasikan 

dengan baik, maka hard dan soft skill Mahasiswa akan 

terbentuk dengan kuat 

Program Merdeka Belajar – Kampus Merdeka diharapkan 

dapat menjawab tantangan Perguruan Tinggi untuk 

menghasilkan lulusan yang sesuai dengan perkembangan 

zaman, kemajuan IPTEK, tuntutan dunia usaha dan 

dunia industry, maupun dinamika masyarakat. 

Tantangan globalisasi saat ini makin besar, persaingan 

kerja sangat ketat, lulusan Sarjana baik dari Perguruan 

Tinggi Negeri (PTN) maupun dari Perguruan Tinggi Swasta 

(PTS) yang tidak bermutu sulit mendapatkan pekerjaan 

setelah lulus dari Perguruan Tinggi. Maka diperlukan 

perubahan Kurikulum dalam menghadapi tantangan 

Globalisasi yang dapat menyesuaikan dengan 

perkembangan zaman, materi-materi yang diajarkan tidak 

tentang model pembelajaran yang bersifat konvensional 
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tetapi juga bersifat modren yang aplikasi dari banyak 

penemuan inovasi-inovasi moderen baik calon Guru 

maupun calon Dosen yang berkecimpung dalam dunia 

Pendidikan. 

Mahasiswa dalam kiprahnya menjadi istrumen penting 

dalam mengamalkan Kebijakan dalam bidang Pendidikan 

harus dapat merespon berbagai tantangan baik tingkat 

Nasional maupun tingkat Internasional. Saat ini lulusan 

Sarjana baik Perguruan Tinggi Negesi (PTN) maupun 

Perguruan Tinggi Swasta (PTS) belum mampu bersaing 

dalam mengadapi persaingan dalam mengisi lapangan 

pekerjaan pada tingkat Internasional, yang mana 

lapangan pekerjaan tingkat Internasional membutuhkan 

lulusan Sajana yang memiliki sofkill yang tinggi yang 

dibutuhkan dalam pekerjaan, sehingga kebutuhan 

terhadap lulusan Perguruan Tinggi yang mampu bersaing 

dalam iklim kompetisi bisnis yang semakin kompleks, 

merupakan konsekuensi logis dari timbulnya persaingan 

ditingkat lokal maupun global. 

Untuk menjadi Mahasiswa yang siap dan matang untuk 

mengahadapi revolusi industry keempat ini, mahasiswa 

tidak boleh hanya menyerap ilmu dari dosen secara 

mentah di perkuliahan saja namun Mahasiswa juga perlu 

memiki keterampilan lebih diluar kegiatan Akademik 

seperti Keterampilan berkomunikasi, public speaker, 

berorganisasi dan lainnya. 

Mahasiwa dalam kiprahnya menjadi istrumen penting 

dalam mengamalkan TriDharma Perguruan Tinggi, yaitu 

sebagai Pendidik dan Pengajar, Peneliti dan 

Pengembangan serta Pengabdian Masyarakat, Mahasiswa 

harus Kembali ke jati dirinya yang mampu menjadi Agent 

of Change, Agen Of Analiss dan Agen Of Control agar 

memaksimalkan dalam mencapai cita-cita bangsa yaitu 

untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan 
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kehidupan bangsa serta memerdekaan Rakyat Indonesi 

dari hal dalam kehidupan. 

Dalam mengikuti persaingan Global Perguruan Tinggi 

mengajak Mahasiswa untuk ikut berpartisipasi dalam 

inovasi pembelajaran dalam bentuk kreativitas 

Mahasiswa Bidang PKM: 

1. PKM-RE: meliputi riset yang mengungkap hubungan 

sebab akibat, aksi-reaksi, rancang bangunan, 

eksplorasi, materi alternatif, desain produk atraktif, 

blue print dan sejenisnya atau identifikasi senyawa 

aktif. 

2. PKM-RSH PKM-RSH meliputi riset yang mengungkap 

hubungan sebab-akibat, penelitian deskriptif tentang 

prilaku sosial, ekonomi, Pendidikan, seni dan budaya 

masyarakat baik terkaitdengan kearifan lokal 

maupun kontemporer. 

3. PKM-K: PKM-K bertujuan untuk menumbuhkan 

pemahaman dan keterampilan Mahasiswa dalam 

menghasilkan komoditas unik serta kewirausahaan 

yang berorientasi pada profit. Unsur utama yang 

ditetapkan adalah tingkat intelektual dan 

kreatifitasnya, pelaku utama adalah Mahasiswa 

sementara pihak yang lainnya hanya sebagai factor 

pendukung 

4. PKM-PI: bertujuan untuk membuka wawasan iptek 

Mahasiswa terhadap persoalan yang dihadapi dunia 

usaha (usaha mikro sampai perusahaan besar) atau 

masyarakat yang berorientasi pada profit. Solusi iptek 

yang diimplementasi harus merupakan respon 

persoalan prioritas yang disampaikan calon mitra. 

Dalam menghadapi globalisasi bagi Mahasiswa tidak bisa 

dihindarkan, karena dalam siklus kehidupan globalisasi 

akan terus datang dan tidak dapat dihentikan oleh 
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siapapun, langka apa yang dapat dilakukan dalam 

menghadapi dan menyikapi arus globalisasi, ada bebrapa 

hal yang dapat dilakukan dalam menyikapi 

perkembangan zaman yang terus pesat dalam 

menghadapi arus globalisasi bagi Mahasiswa yaitu: 

1. Mempelajari Bahasa Asing atau Bahasa Internasional 

Globalisasi bagi Mahasiswa sesuatu yang tidak bisa 

dicegah, dengan mempelajari Bahasa asing atau 

Bahasa internasional maka pemahaman terhadap 

suatu materi atau pembelajaran akan bisa dilakukan 

dan diterapkan dengan baik. 

2. Bersikap Terbuka untuk Belajar hal-hal Positif 

Mahasiswa dituntut untuk selalu bersikap terbuka 

terhadap berbagai hal, terkadang ada kalanya 

pembelajaran baru yang kita temukan akan bisa 

berbuah positif dikemudian hari, maka sangatlah 

penting bersikap open minded terhadap ha-hal 

semacam ini dan dengan car aini akan bisa membuat 

kamu lebih bisa menyikapi segala sesuatu yanga da 

disekitar dengan pemikiran yang logis 

3. Buatlah Planning Rencana Kedepan 

Dalam menyikapi globalisasi bagi Mahasiswa tidak 

ada pilihan lain selain membuat plan ke depan yang 

tepat, sehingga dengan memiliki plan maka hal 

tersebut akan memudahkan kamuuntuk mengetahui 

apa saja yang sebaiknya dilakukan, tentu saja bukan 

hal mudah untuk bisa mendapatkan sesuatu sesuai 

dengan yang direncanakan, akan tetapi jika kamu 

dapat Menyusun semuanya dengan baik, peluang 

keberhasilan besar juga akan mengiringi. 

4. Tingkatkan Kemampuan Berpikir 

Dengan kemampuan berpikir yang baik, amaka 

secara tidak langsung akan mempengaruhi kamu 
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dalam setiap pengambilan keputusan, sehingga kamu 

bisa menyelesaikan semua tugas, baik dalam kampus 

maupun diluar kampus bengan baik dan benar 

5. Dapat Mengoprasikan Teknologi 

Mahasiswa harus mampu mengoprasikan segala 

bentuk teknologi dengan baik, sesuai dengan 

tuntutan globalisasi kamu harus dapat 

mengoprasikan Smartphone dan Laptop yang 

semakin hari semakin canggih. 

Dalam mengahadapai tantangan globalisasi yang makin 

meningkat, maka diperlukan Dosen yang benar-benar 

professional guna menghadapi era global yaitu: 

1. Kemampuan Antisipasi. Kemampuan antisipasi 

merupakan kemampuan yang harus dimiliki seorang 

pendidik untuk mengantisipasi dan mencegah 

terjadinya masalah baik dalam proses pembelajaran 

maupun masalah yang mungkin timbul diluar 

pembelajaran 

2. Kemempuan Mengenali dan Mengatasi Masalah. 

Seorang pendidik perlu melakukan pendekatan 

terhadap peserta didiknya untuk dapat mengenali dan 

mengidentifikasi masalah yang dihadapi oleh peserta 

didiknya baik yang berkaitan akademik maupun non 

akademik. 

3. Kemampuan Mengakomodasi. Seorang Guru/Dosen 

harus mampu mengakomodasi perbedaan yang 

terdapat pada peserta didiknya. Perbedaan disini 

dapat berupa kebutuhan antara satu individu dengan 

individu lainnya. 

4. Kemampuan Melakukan Reorientasi. Sikap terhadap 

suatu hal yang ada seorang Guru/Dosen perlu 

menentukan acuan-acuan apa saja yang akan dicapai 

sebagai pendidik. 
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5. Kompetensi Generik (generic competences) . 

kemampuan generic merupakan kemampuan yang 

harus dimiliki seorang pendidik yang didalamnya 

mencakup strategi kognitif dan dapat pula dikenal 

dengan sebutan kemampuan kunci, kemampuan inti 

(core skill), kemampuan essensialdan kemampuan 

dasar. 

6. Kemampuan Mengatur Diri (managing self skills). 

Mendorong diri sendiri untuk mengatur semua unsur 

kemampuan pribadi, mengendalikan kemauan untuk 

mencapai hal-hal yang baik dan mengembangkan 

berbagai segi dari kehidupan agar lebih sempurna. 

7. Keterampilan Berkomunikasi (communi cating skills). 

Keterampilan berkomunikasi adalah keterampilan 

utama yang harus dimiliki untuk mampu membina 

hubungan yang sehat dimana saja, di lingkungan 

sekolah, sosial, usaha atau dimana saja. 

8. Kemampuan Mobilisasi Pengembangan dan 

Perubahan (mobilizing innovation and change). 

Kemampuan mobilisasi perkembangan dan 

perubahan yaitu Guru/Dosen berfungsi melakukan 

kegiatan kreatif, menemukan strategi, metode, cara-

cara atau konsep-konsep yang baru dalam pengajaran 

agar pembelajaran bermakna dan melahirkan 

Pendidikan yang berkualitas. 

Dosen harus senantiasa memiliki kesadaran akan 

perlunya peningkatan kompetensinya masing-masing 

sehingga selalu berupaya mengikuti kegiatan pelatihan 

baik secara mandiri maupun kegiatan kolektif yang 

dilaksanakan oleh pihak universitas. Peran Dosen dalam 

era globalisasi Pendidikan saat ini masing sangat 

dibutuhkan dan tidak bisa tergantikan oleh computer 

maupun internet, karena peran Dosen sangat dibutuhkan 

dalam hal membimbing dalam menghadapi pasis yang 
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mengalami kesulitan belajar, sebagai evaluator dan 

motivator, konselor dalam pembinaan karakter dan 

mengembangkan kreatifitas dan inovatif melalui 

pembelajaran yang berpusat pada pasis. 

Dengan perkembangan teknologi yang berkembang sangat 

pesat dibarengi dengan munculnya peralatan dan aplikasi 

yang sangat mudah dipelajari dan dimanfaatkan menjadi 

media pembelajaran. Peralatan teknologi yang sudah 

sangat familiar dikalangan masyarakat adalah gadget 

yang banyak memiliki fitur-fitur aplikasi yang mudah 

untuk digunakan dalam mencari informasi materi 

pembelajaran melalui jaringan internet yang sangat 

mudah diakses dan disebarluaskan, bahkan dengan 

bantuan teknologi pendidik maupun peserta didik mampu 

menerapkan pembelajaran tanpa melaksanakan tatap 

muka ataupun menggunakan aplikasi online, hal ini 

mengindikasi hawa peran teknologi sangat signifikan 

dalam pembelajaran yang menyesuasikan dengan 

perkembangan jaman. 

Pengaruh Globalisasi Terhadap Dunia Pendidikan 

Kemajuan teknologi akibat pesatnya globalisasi saat ini, 

merubah pola pengajaran pada Dunia Pendidikan. 

Pengajaran yang saat ini dilakukan masih ada yang 

bersifat klasiskal berubah menjadi yang berbasis 

Teknologi baru seperti internet dan computer. Pada tahun 

90 an saat mengajar di kelas Guru menulis dipapan tulis 

dan menggambarkan sesuatu dengan menggunakan 

kapur tulis. Sekarang dengan adanya computer, makan 

guru terbantu dalam mengajar didepan kelas, sehingga 

saat mengajar guru tidak perlu lagi papan tulis dan kapur, 

tapi dengan adanya computer, tulisan, gambar hidup 

maupun suara dan music dapat disatukan menjadi 

perangkat pembelajaran yang menjadi alat bantu guru 

dan Dosen dalam mengajar. 
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Perkembangan dunia Pendidikan di Indonesia tidak dapat 

terlepas dari pengaruh perkembangan globalisasi, dimana 

dunia Pendidikan yang mencakup ilmu pengetahuan dan 

teknologi berkembang sangat pesat. Era pasar bebas 

merupakan tantangan bagi dunia Pendidikan Indonesia, 

sebab akan rterbuka peluang Lembaga Pendidikan dan 

tenaga pendidik dari mancanegara akan masuk ke 

Indonesia, maka untuk menghadapi pasar globalisasi 

maka kebijakan Pendidikan Nasional harus dapat 

meningkatkan mutu Pendidikan, baik akademik maupun 

non-akademik dan memperbaiki manajemen Pendidikan 

agar lebih produktif dan efisien serta memberikan akses 

seluas-luasnya begi masyarakat untuk mendapatkan 

Pendidikan. 

Teknologi digital bukan merupakan hal yang baru dan 

datang secara tiba-tiba tetapi sudah berproses sejak 

puluhan tahun 80an, sehingga sampai abad 21 sekarang 

ini disebut era digital. Pada era ini penggunaan teknologi 

digital sudah menjadi kebutuhan, dengan adanya 

perkembangan informasi ini seharusnya bisa 

mempermudah dalam dunia Pendidikan, namun tidaklah 

demikian kencangnya informasi ternyata tidak 

berpengaruh positif, semua hal pasti ada efek negative dan 

positifnya termaksud dengan teknologi informasi yang 

maju d era digital ini. Di abad yang ke 21 ini, teknologi 

digital menjadi semakin penting untuk memiliki 

keterampilan belajar dan berinovasi. 

Globalisasi memiliki dampak positif dan dampak negative 

bagi berbagai bidang kehidupan, termaksud didalamnya 

bidang Pendidikan. Pendidikan merupakan kunci bagi 

perkembangan suatu bangsa, karena dengan Pendidikan 

generasi muda bisa terdidik dan terlatih dengan baik. 
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Dampak Positif Globalisasi bagi Pendidikan yaitu: 

1. System belajar mengajar tidak selalu tatap muka 

Dengan system pembelajaran ini tidak mengharuskan 

pendidik dan peserta didik untuk saling tatap muka 

secara langsung, selain itu dengan sisitem ini dapat 

menghemat biaya transportasi, dengan hanya 

menggunakan Komputer atau laptop dengan bantuan 

jaringan internet pembelajaran dapat terlaksana 

2. Kemudahan dalam mengakses Informasi Pendidikan 

Internet memberikan kemudahan bagi pendidik dan 

peserta didik untuk mengakses materi belajar, buku 

eletronik atau pun e-book yang dapat diunduh 

langsung tanpa harus mencetak. 

3. Meningkatnya Kualitas Pendidik 

Kemudahan di era globalisasi harus dimanfaatkan 

secara maksimal, dengan memaksimalkan teknologi 

dan informasi di era globalisasi kualitas pedidik akan 

terus semangkin meningkat. 

4. Meningkatnya Kualitas Pendidikan 

Metode pembelajaran yang awalnya bersifat 

konvensional kini berubah menjadi metode learning 

center yaitu metode berpusat pada siswa dengan 

menerapkan Pendidikan berbasis teknologi, kemajuan 

teknologi yang semakin canggih ternyata memberikan 

dampak yang positif bagi kualitas Pendidikan. 

5. Pertukaran Pelajar 

Pertukaran Pelajar di Dunia Pendidikan sering terjadi 

di era globalisasi, siswa yang berkesempatan belajar 

ke Negara dituntut untuk dapat beraadaptasi dengan 

lingkungan baru sehingga siswa diharapkan bisa 

memiliki pengetahuan dan wawasan yang luas. 
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6. Mendorong Siswa untuk mencitakan Karya Inovatif 

Dengan perkembangan IPTEK pada era globalisasi 

bagi sebuah instansi Pendidikan bisa dimanfaatkan 

untuk mendorong Siswa/Mahasiswa agar bisa 

menciptakan suatu karya yang inovatif, sehingga 

metode student oriented yang diterapkan dapat 

merangsang daya pikir dan kreatifitas 

Siswa/Mahasiswa dalam belajar. 

Sedangkan dampak Negatif yang ditimbulakan oleh 

Globalisasi bagi dunia Pendidikan adalah: 

1. Menurunnya Kualitas Moral Siswa 

 Dampak buruk globalisasi bagi Dunia Pendidikan 

adalah menurunnya kualitas moral para siswa, 

informasi di internet yang dapat diakses secara luas 

sangat rawan dalam mempengaruhi moral siswa, 

adanya konten-konten yang dapat murusak moral 

siswa yang tidak dapat dikontrol dan menjadi 

perhatian guru dan orang tua. 

2. Meningkatnya Kesenjangan Sosial  

 Metode Pendidikan berbsis Teknologi dapat menjadi 

kesempatan bagi sebuah Negara untuk meningkatkan 

Pendidikan, namun dengan kemajuan Teknologi dan 

Informasi dunia Pendidikan perlu dibarengi dengan 

kesiapan mental dan modal yang kuat, sehingga tidak 

hanya wilayah perkotaan saja bisa menikmati tetapi 

didaerah tertinggal dapat juga menikmati. 

3. Tergerusnya Kebudayaan Lokal 

 Perkembangan Teknologi memungkinkan kontak 

budaya terjadi melalui media massa, akibatnya 

pengaruh luar dapat dengan mudahnya masuk ke 

sebuah Negara, dikhawatirkan akan hilangnya rasa 

Nasionalisme serta gaya hidup masyarakat kebarat-

baratan 
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4. Munculnya Tradisi Serba Cepat dan Instan 

 Arus globalisasi yang tidak tepat bisa menjadikan 

Pendidikan kehilangan orientasi idealnya yaitu proses 

pembelajaran, akibatnya banyak orang yang hanya 

menekankan pada hasil akhir ketika menempuh 

sebuah Pendidikan, dengan mendapatkan 

keuntungan secara cepat dan istan, globalisasi di 

dunia Pendidikan perlu disikapi dengan bijak agar 

nantinya tidak salah arah. 

5. Komersialisasi Pendidikan 

 Komersialisasi pada dunia Pendidikan terjadi Ketika 

sebuah instansi Pendidikan menetapkan biaya 

Pendidikan tidak sebanding dengan pelayanan 

pendidikannya, sehingga instansi tersebuthanya 

mengedepankan laba yang diperoleh, seharusnya 

sebuah Lembaga Pendidikan harus memperhatikan 

mutu pelayanan Pendidikan agar dapat menciptakan 

peserta didik yang bermutu tinggi sehingga siswa 

pemegang modal bisa mendapatkan keuntungan 

yanga sama. 

Dapat disimpulkan bahwa teknlogi memiliki pengaruh 

yang sangat kuat dalam bidang Pendidikan. Terdapat 

banyak manfaat yang dapat diambil guna membantu 

pendidik dalam melaksanakan proses kegiatan belajar 

mengajar dan komunikasi sebagai control peserta didik di 

rumah maupun control orang tua di sekolah, sehingga 

teknologi dalam dunia Pendidikan adlah suatu system 

yang dimanfaatkan untuk menunjang pembelajaran 

sehingga tercapai hasil yang diinginkan. 
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