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Pengantar Editor

Pandemi Covid-19 berdampak sangat dimensional untuk 
tataran global dan lokal. Dalam bingkai refleksi sosial humaniora, 
dera pandemi ini telah melahirkan sekurang-kurangnya dua 
perspektif. Perspektif pertama merupakan perspektif ‘buruk’, 
negatif (malum). Krisis dimensional yang merupakan dampak 
pandemi turut meluluhlantahkan sisi kemanusiaan, dari aspek 
ragawi maupun rohaniah. Korban jiwa yang meninggal dan trauma 
bagi kaum penyintas menjadi beban kehidupan yang sangat tidak 
gampang untuk diatasi, baik secara personal maupun komunal. 
Pada titik ini, manusia mengalami situasi batas (point of no return), 
lemah dan tidak berdaya (weak and helpless), atau mengalami 
kelumpuhan kemanusiaan. Tentu secara negatif, kondisi ini sangat 
tidak menguntungkan untuk membangun gagasan pembangunan 
dan pengembangan. 

Perspektif kedua adalah perspektif ‘baik’, positif (bonum). 
Perspektif ini diawali dengan munculnya kebangkitan gagasan, 
narasi dan perspektif baru dalam memahami dan menyelami 
humanitas dan keberadaannya. Pandemi Covid-19 untuk sebagian 
orang menjadi semacam berkat terselubung (blessing in disquise), 
di mana adanya kebangkitan baru untuk ikhtiar pembangunan 
dan pengembangan manusia secara lebih baik. Untuk ekstrim, 
bahwa ada kemalangan yang menerpa manusia dunia dan dimensi 
kehidupannya, tetapi tidak berarti manusia tidak bisa bangkit dan 
tidak bisa melepas diri dari kerangkeng keterpurukan tersebut. Untuk 
sebagian manusia yang memiliki perspektif positif, optimis dan 
konstruktif, pandemi Covid-19 menjadi ruang evaluasi dan refleksi 
kehidupan yang lebih baik pada masa yang akan datang. Hal ini 
terbukti dengan munculnya berbagai gerak langkah pembangunan 
di berbagai bidang kehidupan seperti pengembangan ruang virtual 
dalam berkegiatan yang bersifat produktif, seperti dalam bidang 
pendidikan, kesehatan, ekonomi dan perdagangan, olah raga, tata 
pamong, investasi, pelayanan jasa dll. Berbagai kegiatan produktif 
pada masa pandemi ini menarasikan bahwa sebagai ‘homo sapiens’, 
‘homo sociale’, homo religiousus’ dan ‘homo intelectualis’, manusia 
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tidak ‘mati’, terjebak pada sikap fatalistik, dan menerima begitu saja 
situasi kepurukan. Geliat manusia pada masa pandemi ini, menjadi 
bagian dari tugas sekaligus tanggung jawab sebagai makhluk 
rasional untuk tetap berada dan mengada di arus disrupsi revolusi 
4.0 dan masyarakat 5.0, meski diterjang gelombang pandemi. 

Diskursus dalam ragam perspektif pandemi sebagai ‘malum’ 
atau ‘bonum’ ini menjadi cikal bakal dari gagasan besar dalam 
menginisiasi munculnya buku bunga Rampai dengan tema besar 
“Buku Bunga Rampai ‘Covid-19: Malum atau Bonum?’ (Diskurus 
Sosial Humaniora). Tema besar akan menjadi rujukan bagi para 
penulis buku ini untuk mengelaborasinya secara terbuka dan 
dialektis dalam perspektif yang berbeda, tentu sesuai dengan 
kompetensi dan keahliannya.  Dengan demikian, Bunga Rampai 
dengan judul: “Pandemi Covid-19, Malum (kemalangan) atau  Bonum 
(keberuntungan)? (Diskursus Sosial Humaniora)”, merupakan buku 
yang muncul dari berbagai bentuk dan manifestasi kegelisahan dari 
para akademisi ketika mengalami dan menghayati makna dan arti 
wabah Covid-19. Bentuk dan manifestasi kegelisahan ini kemudian 
melahirkan perbincangan sosial dan kritis, yang kemudian 
dituangkan secara literatif dalam bentuk buku. 

Adapun tujuan penerbitan bunga rampai ini,yakni: Pertama, 
lahirnya berbagai gagasan sosial humaniora yang dialektis terhadap 
kehadiran pandemi Covid-19 sebagai bagian ikhtiar menyadarkan 
masyarakat tentang keberadaan sebagai manusia yang terbatas 
sekaligus memiliki kemampuan untuk keluar dari keterpurukan. 
Kedua, meningkatkan kemampuan berperspektif sebagai akademisi 
dalam melihat dinamika dan perkembangan kehidupan manusia 
pada abad 21 era revolusi 4.0 dan masyarakat 5.0. Ketiga, mendukung 
pengembangan karir sebagai akademisi untuk mendapatkan nilai 
akademis demi pengembangan karir sebagai akademisi di perguruan 
tinggi. 

Berbagai tulisan dalam bunga rampai, selain merupakan 
hasil dari rangkaian geliat  kegiatan akademik yang sudah 
berlangsung di FKIP Unika St. Paulus Ruteng, seperti seminar/
konferensi internasional dan seminar nasional, juga hasil pemikiran 
mandiri yang belum dipublikasikan pada media lain. Dalektika 
berbagai bentuk diskursus sosial humaniora mengenai pandemi 
Covid-19 muncul sangat beragam dan kaya akan perspektif baru 
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dan bermakna. Ada pun berbagai pemikiran tersebut, di bagi dalam 
empat bagian diskurus sesuai dengan cakupan bahasannya. 

Bagian 1, diskursus filosofis. Dalam bagian ini terdapat 
empat artikel.  Perspektif Teori Kritis Herbert Marcuse Terhadap 
Pembelajaran Daring di Era Pandemic Covid 19: Antara 
Otomatisasi, Instrumentalisasi dan Alienasi  (Dr. Marselus 
R. Payong, M.Pd.), Pancasila, Solidaritas Sosial dan Pandemi 
Covid-19 (Dr. Otto Gusti Madung); Diktatur Digital dan Gemuruh 
Pencerahan (Dr. Fidelis Regi Waton), dan Filsafat Sistem Jasser 
Auda dan Pandemi Covid 19 (Dr. (cand.) Anselmus D. Atasoge). 

Bagian 2, diskursus pedagogik. Pada bagian ini terdapat 
empat tulisan. Transformasi Pendidikan, Strategi, Inovasi 
Perguruan Tinggi di Thailand, dan Pembelajaran dari Indonesia 
Menuju Era Kenormalan Baru (Prof. Dr. Mustari Mustafa, M.Pd.  
& Maya Dania, M.A.); Pertautan Dinamis Transformasi Digital 
dan Blended Learning Menuju Ekosistem Virtual Masa Depan 
Pendidikan Pasca Pandemi Covid-19 (Adrianus Nabung, S.Fil.,M.
Pd.); Strategi dan Pemanfaatan Teknologi di Era Revolusi Industri 
4.0 dan Pandemi Covid-19 (Dr. Jonas KGD Gobang, S.Fil.,MA. & 
Edmondus Iswenyo Noang, S.IP.,M.Si.); Tantangan Pembelajaran 
Teknologi Pendidikan : Pembelajaran STEM sebagai Alternatif 
Model (Dr. (cand.) Stephanus Turibius Rahmat & Prof. Dr. Basuki 
Wibawa, M.Pd.), dan Perlunya Evaluasi Kurikulum di Masa 
Pandemi Covid-19 (Fransiskus Soda Betu, S.Fil., M.Pd). 

Bagian 3, diskursus yuridis. Pada diskursus ini terdapat dua 
artikel, yakni: Antara “salus corporum” dan “salus animarum”:  
Catatan Yuridis-Kanonis Menyangkut  Pembatasan  Pelayanan  
Sakramen  pada Masa Pandemi Covid-19 (Dr. Rikardus  Jehaut) 
dan Covid-19 dan Pembangkangan Kepala Daerah terhadap 
Hukum (Siprianus Edi Hardum, S.IP, S.H., M.H.). 

Bagian 4, diskursus keagamaan. Pada bagian ini, juga terdapat 
dua artikel, yakni: Keyakinan, Investigasi dan Transformasi 
Sosial: Urgensi Pragmatisme Peirce dalam Aktivitas 
Keagamaan Masa Pandemi Covid 19 (Dr. (cand.) Hironimus 
Bandur) dan Pastoral Care Keuskupan Ruteng dan Social Work 
Posko “Omnia in Caritate”  pada Masa Pandemi Covid-19   (Dr. 
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Marianus Mantovanny Tapung, S. Fil., M.Pd. & Marianus S. Jelahut, 
S. Fil., M. Pd.). 

Sebagai editor, kami mengucapkan terima kasih kepada para 
penulis yang dengan perspektifnya masing-masing sudah memberi 
warna kental tentang pentingnya diskursus sosial humaniora 
terhadap fenomena dan realitas sosial yang ada di sekitar masyarakat, 
termasuk terhadap pandemi Covid-19. Diskursus seperti ini menjadi 
kontribusi tersendiri bagi masyarakat akademik dan masyarakat 
awan untuk dapat memahami tentang berbagai realitas dan fenomena 
sosial dan bagaimana menyikapinya secara rasional dan kritis. Kami 
mengucapkan limpah terima kasih kepada Prof. Dr. Frans Salesman, 
SE., M.Kes yang sudah bersedia memberi prolog pada buku ini. 
Prolog ini memberi warna dan makna tersendiri bagi penguatan isi 
konten dan konteks buku ini. Kami juga mengucapkan terima kasih 
kepada Dekan FKIP, Dr. Maksimus Regus, S. Fil., MA., yang telah 
memfasilitasi penerbitan buku ini sekaligus memberi epilog pada 
buku ini. Semoga kegiatan akademik seperti ini dapat menjadi trend 
setter, bagi pengembangan kultur akademik di kampus UNIKA 
St. Paulus Ruteng, khususnya di lingkup FKIP St. Paulus Ruteng. 
Terima kasih kepada penerbit UNIKA St. Paulus Ruteng yang telah 
membantu mengurus ISBN buku ini sehingga bisa secara sah dan 
legal untuk dibaca oleh masyarakat ilmiah, berikut masyaraka 
umum.  Terima kasih kepada Sdr. Evaristus Marsidi, S. Kom dan Om 
Yudi yang sudah mengurus layout dan percetakan buku ini. Sehat 
dan semangat selalu. 

Kami mengucapkan mohon maaf bila buku ini belum 
sempurna dari segi isi dan perwajahannya. Untuk itu segala bentuk 
saran dan kritik, sangat kami harapkan demi penyempurnaan dan 
kebaikan buku ini, dan demi kematangan dalam berdiskursus 
mengenai fenomenan dan realitas sosial yang terjadi dalam 
lingkungan masyarakat. Sekian dan terima kasih.  

Ruteng, September 2021

Editor
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Prolog: 
Covid-19 dan Dampaknya pada 

Kehidupan Masyarakat 

Frans Salesman
Guru Besar Ilmu Kesehatan Masyarakat dan Rektor pada 

Universitas Citra Bangsa Kupang

Pengantar 
Coronavirus anggota keluarga besar virus yang menyebabkan 

penyakit pada manusia dan hewan menginfeksi saluran pernapasan 
sampai akut. Penularannya  terjadi di antara orang- orang melalui 
cairan dalam pernapasan (batuk dan bersin) dan kontak dekat 
dengan penderita atau melalui sekresi pernapasan. Orang yang 
terinfeksi coronavirus  mengalami penyakit pernapasan ringan 
dan sampai sembuh jika seseorang memiliki imunitas tubuh. 
Sedangkan orang yang menderita sakit serius bahkan meninggal 
dunia, umumnya memiliki kerentanan imunitas dan atau memiliki 
penyakit kormobid bawaan, seperti penyakit kardiovaskular, 
diabetes, penyakit pernapasan kronis, dan kanker. 

COVID-19 merupakan infeksi virus yang disebabkan oleh 
virus corona SARS-CoV-2. Virus ini berkembang menjadi sindrom 
pernapasan akut parah dengan pneumonia dan sindrom gangguan 
pernapasan akut. Penyakit ini menyebar dengan cepat dan menjadi 
pandemic, dan menyerang penduduk yang bermukim di 213 negara di 
dunia. Secara histologis, COVID-19 menunjukkan kerusakan alveolar 
difusi yang sesuai dengan fase penyakit (akut hingga fibrotik),  epitel, 
vaskular dan fibrotic. Tahun 2002 penyakit pernapasan ini  diberi 
nama Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus-2 (SARS-
COV-2), dan kemudian tahun 2019 bermutasi menjadi Coronavirus 
Disease-2019 (COVID-19). COVID-19 termasuk  genus dengan for 
elliptic dan sering berbentuk pleomorfk, berdiameter 60-140 mm. 
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Genetik  COVID-19 sangat berbeda dengan virus SARS-CoV dan 
MERS-CoV. 

Dalam evolusi perkembangan virus, ada dua jenis virus  
berpotensi menimbulkan pandemi dunia, yakni; (1) Virus Corona 
Sindrom Pernafasan Akut Parah (SARS-CoV), yang pertama kali 
ditemukan di Cina pada tahun 2001 dan menyebabkan epidemi 
global; (2) Middle East Respiratory Syndrome Coronavirus (MERS-
CoV) merupakan virus corona baru yang diisolasi pertama kali 
pada pasien yang meninggal akibat infeksi saluran pernapasan 
bawah parah di Jeddah (Arab Saudi) pada Juni 2012. Penyakit ini 
dinamai Middle East Respiratory Syndrome (MERS), dan tetap 
berada di radar otoritas kesehatan masyarakat global karena wabah 
nosokomial dan cederung berulang.  Munculnya Severe Acute 
Respiratory Syndrome Coronavirus (SARS-CoV) dan Middle East 
Syndrome Coronavirus (MERS-CoV) menimbulkan ketakutan dan 
kekhawatiran yang meluas, dan memilki potensi ancaman terhadap 
keamanan kesehatan global. Ada persamaan dan perbedaan dalam 
epidemiologi dan gambaran klinis antara kedua penyakit ini. Asal 
usul SARS-COV dan MERS-CoV diperkirakan berasal dari hewan 
yang kemudian ditularkan ke manusia. Ketepatan mengidentifikasi 
inang perantara dan rute penularan MERS-CoV sangat penting 
dilakukan untuk memperoleh informasi akurat bagi pencegahan 
terapi pengobatannya. 

Coronavirus Desease-19 (COVID-19) 
sebagai Patagenesis

Patogenesis virus berawal dari Flu Rusia pada 1889-1890. 
Pandemi ini menyebabkan kematian hingga satu juta orang secara 
global. Penyebarannya sangat masif melalui penumpang kereta 
api sbg satu-satunya transportasi massal. Tahun 1918-1919 terjadi 
pandemi Flu Spanyol  mewabah seluruh dunia menyebabkan 50 
juta orang meninggal, sebenarnya telah dimulai tahun 1912, baru 
berakhir tahun 1920. Penularannya tidak secepat seperti sekarang 
ini, karena rendahnya mobilitas manusia dan fasilitas transportase 
tidak lengkap seperti saat ini. Penyebab satu-satunya waktu itu, 
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kekurangan obat dan alat kesehatan, tenaga medis yang membantu 
pasien. Waktu itu dampak resesi ekonomi dunia  dirasakan sampai 
tahun 1930-an

Berawal di China tahun 2002 diberi nama Severe Acute 
Respiratory Syndrome Coronavirus-2 (SARS-COV-2), lalu pada tahun 
2019 bermutasi menjadi Coronavirus Disease-2019 (COVID-19).  
COVID-19 satu dari 13 genom dengan for elliptic dan sering berbentuk 
pleomorfk, berdiameter 400-500 micro-meter. Sifat Genetis sangat 
berbeda dgn virus SARS-CoV dan MERS-CoV. 

Virus corona jenis baru ini mulai menjadi masalah kesehatan 
dunia sejak diumumkan oleh WHO  tanggal 11 Maret 2020 sebagai 
pandemi global dengan nama COVID-19.  Ketika virus ini muncul 
di Wuhan China pada akhir tahun 2019, otoritas kesehatan di Kota 
Wuhan, Provinsi Hubei, Tiongkok, mengatakan tiga orang tewas 
setelah menderita pneumonia yang disebabkan virus tersebut. 
Dilaporkan bahwa banyak pasien yang menderita virus ini terkait 
dengan pasar hewan dan makanan laut yang terjual di pasar 
Wuhan. Orang pertama yang jatuh sakit akibat virus ini juga 
diketahui merupakan para pedagang di pasar grosir hewan dan 
makanan laut seperti ular, kelelawar, dan ayam, diduga virus corona 
baru ini hampir dapat dipastikan berasal dari hewan menular ke 
manusia dan kemudian dari manusia ke manusia dan akhirnya 
menjadi pademi global. Kemunculan virus SARS-CoV-2 (subgenus 
Sarbecovirus) adalah hasil dari peristiwa evolusi yang terjadi pada 
populasi kelelawar sebagai perantara dengan transfer lebih lanjut ke 
manusia secara langsung atau melalui inang vertebrata perantara.

Hasil analisis data filogenetis wabah COVID-19 di Wuhan, 
China  dekat dengan SARS- diisolasi dari manusia dan virus terkait 
SARS yang diisolasi dari kelelawar (virus CoV) kelelawar terkait SARS).  
COVID-19 merupakan varian dari SARS-2002 dan berbeda dengan 
wabah MERS-2012, disebabkan oleh virus Corona yang termasuk 
dalam subgenus Merbecovirus dari genus yang sama. Menurut 
hasil analisis filogenetik dari 35 virus betacorona berbeda, Diisolasi 
dari manusia dan hewan liar pada tahun 2002-2019, sumber alami 
COVID-19 dan SARS-CoV (2002) adalah kelelawar dari genus 
Rhinolophus (Rhinolophidae) dan, kemungkinan beberapa spesies 
dari genera lain sebagai hewan perantara; ular, musang, landak, 
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musang, dan sebagainya.  Sumber alami COVID-19 dan SARS-CoV 
(2002) adalah kelelawar dari genus Rhinolophus (Rhinolophidae) 
dan, kemungkinan, beberapa spesies dari genera lain. Wadah 
tambahan dari virus dapat berupa spesies hewan perantara (ular, 
landak, musang) yang memangsa kelelawar yang telah terinfeksi.  
Penularan ke manusia, dengan mengonsumsi hewan liar dengan 
tidak dilakukan sterilisasi higienis terlebuh dalulu. Terdapat lima 
transmisi penularannya dari manusia ke manusia; (1) Transmisi 
dari cairan: air dapat membawa virus dari pasien ke orang lain yang 
berada dalam jarak sekitar satu meter. Air berupa cairan tubuh yang 
keluar saat berbicara, batuk, dan bersin; (2) Transmisi dari udara: 
virus corona bisa menyebar dalam jarak jauh melalui udara. Cara ini 
sama dengan cara virus flu, SARS, variola, dan norovirus menular 
dari satu orang ke orang lainnya; (3) Transmisi kontak; virus dapat 
menular melalui kontak langsung dengan kulit atau selaput lendir 
(seperti mata, lidah, luka terbuka, dan lain-lain). Transmisi juga bisa 
berlangsung melalui darah yang masuk ke tubuh atau mengenai 
selaput lender; (4) Transmisi dari hewan: orang yang mengolah, 
menjual, dan mendistribusikan hewan liar yang membawa virus 
corona dapat tertular melalui kontak dengan hewan tersebut; dan (5) 
Kontak dekat dengan pasien; keluarga, orang yang tinggal serumah, 
petugas medis, atau bahkan orang yang sempat berada dekat dengan 
pasien rentan untuk tertular.

Jaringan laboratorium global SARS-CoV-2 yang menyelidiki 
evolusi khusus Virus Covid-19, telah mengidentifikasi perubahan 
genom dengan nama: (1) Varian Inggris (1) dengan nama Alpha; (2) 
Varian Afrika Selatan, Betha; (3) Varian Brasil P1, Gamma; (4) Varian 
Brasil P2, Deltha; (5) Varian Brasil P2, Zetha; (6) Varian Amerika 
Serikat,  Espsilon; (7) Varian Amerika Serikat,  Iota; (8) Varian India, 
Kapa; (9) Varian Inggris -2,  Etha; dan (10 Varian Phlipina, Theta.

Dampak Covid-19
Pandemi Covid-19 telah menyebabkan terjadinya disrupsi 

rantai produksi ekonomi lokal, nasional, regional, dan dunia. 
Permintaan melemah, penjualan dan pendapatan bisnis menurun, 
kegiatan ekonomi berhenti sementara, dan banyak perusahaan 
merugi, Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) terjadi di mana-mana. 
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Aktivitas parawisata internasional dan sektor ikutannya menurun 
secara signifikan. Indonesia kehilangan jutaan wisatawan ke 
Indonesia. Terhentinya interaksi sosial antar individu, kelompok 
masyarakat, dan diplomasi antar negara. Semua dilakukan dengan 
komunikasi on line. Sistem pembelajaran pada semua jenjang 
pendidikan formal dan non formal biasanya dilakukan di kelas 
diganti dengan pembelajaran jarak jauh melalui media internet yang 
sulit diukur daya serap dan pembentukan kompetennsi kognitif, 
afektif dan psikomotorik setiap materi ajar yang tertera di dalam 
kurikulum pendidikan. Komplikasi masalah menjadi semakin rumit 
jika peserta didik berasal dari keluarga miskin yang tidak mampu 
membeli kuota internet sebagai prasyarat mengikuti pembelajaran 
daring (dalam jaringan).

a. Daya beli masyarakat

 Pandemi Covid-19 memengaruhi penurunan daya beli 
masyarakat. Rumah tangga yang sebelumnya sudah dikategori 
miskin akan semakin terpuruk dengan hantaman turbulensi 
pandemi Covid-19. Misalnya, angka kemiskinan di Nusa Tenggara 
Timur tahun 2019  sebesar 21,09 %  (1.146.320 orang) selama masa 
pandemi tahun 2020 meningkat menjadi 21.21 % (1.173.530 orang). 
Bantuan langsung Tunai dan bantuan sosial tidak cukup untuk 
menahan goncangan ekonomi yang dialami rumah tangga miskin. 
Pandemi Covid-19 menimbulkan ketidakpastian kapan berakhirmya. 
Investasi melalui sektor pemerintah ikut melemahkan perekonomian 
mikro keluarga karena tidak adanya penawaran tenaga kerja proyek-
proyek pemerintah yang lasim dilaksananakan setiap tahun. Harga 
komoditi pertanian dan non pertanian ikut melemah.

Ekspor bahan mentah dan bahan setengah jadi diperkirakan 
terkoreksi lebih dalam, mengingat sudah satu tahun belakangan ini 
pertumbuhannya negatif. Begitu juga dengan impor yang  akan tetap 
negatif pertumbuhannya. Pengeluaran masyarakat diutamakan pada 
pemenuhan kebutuhan pokok, pengeluaran sekunder dan tersier 
untuk sementara ditangguhkan sampai ada kejelasan terbentuknya 
herd immunity di masyarakat.  

Sektor Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) adalah 
sektor yang pertama terpapar dampak pandemi Covid-19.. Sektor 
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UMKM biasanya sebagai safety nett jika ada turbulensi kecil 
perekonomian masyarakat, tetapi kali ini UMKM  tidak bisa 
berbuat apa-apa karena dengan pembatasan sosial berskala besar  
menyebabkan tidak adanya kegiatan di luar rumah oleh seluruh 
masyarakat. Bagi kebanyakan orang berpenghasilan rendah  di 
sektor informal,  bekerja dari rumah sama sekali tidak mungkin 
dilakukan untuk mendapatkan upah bagi  pemenuhan kebutuhan 
hidup anggota keluarga apalagi  menabung. 

Perusahaan manufaktur otomotif dan industri garmen di 
bawah tekanan besar karena ketergantungan mereka pada rantai 
pasokan global sehingga menghambat proses produksi. Pengurangan 
kepadatan karyawan dengan cara dua pekan kerja dan dua pekan 
libur guna mengurangi penyebaran virus corona berdampak pada 
menurunnya produksi sehingga perusahaan  mengalami kerugian 
yang berujung Pemutusan Hubungan Kerja (PHK).

Para pekerja  di bisnis makanan dan minuman  mengurangi 
omset penjualan karena tidak adanya konsumen mengunjungi 
restoran, para pelajar dan mahasiswa biasanya mengunjungi kantin 
saat istirahat tetapi dengan belajar dari rumah semuanya tidak 
memesan antaran makanan, pesta dan pertemuan-pertemuan tatap 
muka ditiadakan diganti dengan pertemuan virtual yang tidak 
membutuhkan pesanan makanan siap santap.

b. Psikologi Tenaga Kerja

Pandemi Covid-19 berdampak kepada pengangguran tenaga 
kerja. Industri besar, sedang, dan kecil seakan-akan mati suri. 
Produksi berhenti sementara. Pemutusan hubungan kerja terjadi di 
mana-mana. Bagi tenaga kerja, kehilangan pekerjaan bisa melelahkan 
secara emosional, ketidakpastian kerja dan perolehan pendapatan 
menambah lebih banyak tekanan kejiwaan individu, keluarga, dan 
masyarakat. Tekanan kejiwaan diperparah dengan tidak adanya 
kepastian kapan Covid-19 akan berakhir agar kesempatan kerja 
dapat pulih kembali dan tenaga kerja yang sempat dirumahkan 
bisa bekerja kembali untuk mendapatkan penghasilan tetap bagi 
pemenuhan kebutuhan di keluarga. Kehilangan pekerjaan kerap 
kali menghasilkan duka yang sama seperti saat meninggalnya orang 
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terkasih. Tahapan emosional dalam berduka pun sama, diawali 
dengan kekagetan dan penyangkalan, lalu rasa marah dan menawar, 
kemudian diakhiri dengan penerimaan dan harapan. 

Menurut perkiraan Bank Dunia, pandemi COVID-19 akan 
memicu sampai 115 juta orang ke dalam kemiskinan ekstrem 
(didefinisikan memiliki pendapatan harian di bawah US $ 1,90 
per hari) pada tahun 2020 dan sampai  150 juta orang pada tahun 
2021, Bahkan setelah krisis kesehatan global berakhir, dampaknya 
terhadap kemiskinan akan bertahan dalam jangka menengah: antara 
831 juta hingga 1,16 miliar orang akan hidup dalam kemiskinan 
ekstrem pada tahun 2030. Seperti yang dialami pasca pandemi flu 
Spanyol tahun 1918-1919 yang  menyebar dengan cepat ke seluruh 
dunia mengakibatkan orang meninggal sampai lebih dari 100 juta 
orang berdampak pada resesi ekonomi dunia dari tahun 1920 sampai  
1930.  Walaupun situasinya sangat berbeda, tetapi  bisa diprediski 
dampak pandemi akan sama dialami oleh setiap negara di belahan 
dunia ini.

Saat pandemi Covid-19 terjadi, aspek emosional manusia 
adalah yang paling pertama diserang. Emosi merupakan semacam 
sistem pertahanan pertama yang ada pada manusia sebagai 
makhluk biologis. Setiap manusia memiliki rasa takut, cemas, dan 
terancam jika ada sesuatu yang bisa menyakiti atau membuatnya 
menjadi tidak nyaman. sistem yang sebenarnya membantu kita 
untuk menghindarkan diri dari bahaya tapi juga bisa menjadi 
masalah kalau kita tidak mampu mengelolanya. Masyarakat dapat 
berupaya mengelola tingkah laku meningkatkan kreativitas dan 
fleksibilitas, mengelola emosi dan pikiran, menjaga pola pikir dengan 
meningkatkan semangat dan ketahanan psikologis, dan komunikasi 
untuk menanamkan pola pikir yang adaptif.

c. Pariwisata

Covid-19 tidak hanya menjadi problematika kesehatan 
global, namun dampaknya  sangat luas memengaruhi masyarakat 
umum, ekonomi, budaya, ekologi, politik, dan bidang lainnya. 
Sistem ketahanan masyarakat dan negara yang telah mapan 
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dibangun  bertahun-tahun diporakporandakan sekejap oleh 
masifnya penularan Covid-19 ke seluruh dunia. Berbagai agenda 
pertemuan tingkat nasional, regional, dan internasional yang 
telah dijadwalkan dengan matang terpaksa dijadwal ulang atau 
dibatalkan untuk menghindari kontak fisik  jarak dekat para panitia 
dan peserta konperensi. Dampak ikutan, dialami oleh sektor-sektor 
penunjang konperensi. Industri karena merosotnya permintaan 
perjalanan wisatawan. Penurunan jumlah penumpang yang 
signifikan mengakibatkan penerbangan dibatalkan atau pesawat 
terbang diparkir di apron bandara, yang pada gilirannya mengurangi 
pendapatan maskapai secara besar-besaran dan memaksa 
banyak maskapai penerbangan memberhentikan karyawan atau 
menyatakan kebangkrutan. Beberapa agen travelling  menghindari 
pengembalian dana perjalanan yang dibatalkan untuk mengurangi 
kerugian mereka. Produsen pesawat dan operator bandara juga 
memberhentikan karyawannya.

Industri  terpapar dampak dari kebijakan pembatasan 
sosial berskala besar yang diberlakukan di berbagai negara karena 
meningkatnya grafik penyebaran Covid-19 di negaranya.  serta 
penurunan permintaan di antara para wisatawan berlanjut kepada 
rendahnya cakupan jumlah tamu yang menginap di hotel-hotel.    
memperkirakan bahwa kedatangan wisatawan internasional global 
yang dapat menurunkan penerimaan di sektor  sebesar 58% menjadi 
78% pada tahun 2020. Akibat pandemi, banyak negara dan wilayah 
yang memberlakukan karantina, larangan masuk, atau pembatasan 
lain bagi warga negara atau wisatawan baru ke daerah. Negara dan 
wilayah lain telah memberlakukan pembatasan global yang berlaku 
untuk semua negara dan wilayah asing, atau mencegah warga 
negara mereka sendiri bepergian ke luar negeri.  Bersamaan dengan 
menurunnya keinginan untuk bepergian, pembatasan   sektor 
perjalanan di wilayah tersebut. Dampak jangka panjang yang 
mungkin terjadi adalah penurunan  dan konferensi internasional, 
serta munculnya pertemuan metode virtual online yang setara.  .   

d. Bidang pendidikan

Sebelum pandemi Covid-19, daya saing pendidikan di Indonesia 
telah dirilis melalui  hasil riset PISA (Programme for International 
Student Assessment) pada siswa sekolah usia 15 tahun atau sekitar 
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kelas 8-9 SMP, dengan indikator kemampuan dan kompetensi 
siswa di bidang membaca, matematika, dan sains. Hasil tes terakhir 
2018 yang diikuti 78 negara menunjukkan nilai PISA membaca 
siswa Indonesia 371, masih kalah jika dibandingkan dengan siswa 
Thailand (393), Malaysia (415), dan Singapura (549).  Kemampuan 
matematika, nilai siswa Indonesia 379, masih rendah jika 
dibandingkan dengan Thailand (419), Malaysia (440), dan Singapura 
(569). Kemampuan di bidang sains, skor siswa Indonesia 396 saat 
yang sama Thailand 426, Malaysia 438, dan Singapura 551. Kondisi 
ini menegaskan kembali bahwa daya saing siswa Indonesia masih 
relatif rendah  dibandingkan dengan siswa-siswa dari beberapa 
negara ASEAN lainnya. Diperlukan kerja keras untuk mencapai level 
yang sama dengan negara-negara ASEAN lainnya. Dengan berpikir 
linier (tanpa variabel lain yang mengganggu), Kreativitas belajar 
diharapkan tumbuh dan berkembang di antara peserta didik untuk 
mengejar ketertinggalan dibanding siswa di negara ASAN lainnya. 
Tetapi apakah siswa memiliki kesadaran bahwa pendidikan dalam 
metode apapun merupakan kebutuhan esensial saat ini dan di masa 
depan?.

Kondisi di atas semakin diperparah dengan hadirnya 
pandemi Covid-19  yang mengganggu sistem pendidikan di 
Indonesia. Pencanangan program “Merdeka Belajar” berarti 
kebebasan belajar, idealnya memberikan kesempatan kepada siswa 
untuk belajar bebas dan sebebas mungkin untuk belajar dengan 
tenang, rileks dan bahagia tanpa tekanan dengan memperhatikan 
bakat alaminya, tanpa memaksa mereka untuk belajar atau 
menguasai sesuai obesesifnya suatu bidang ilmunya di luar bakat 
dan kemampuannya. Sistem pembelajaran selama ini  memberi 
beban kepada siswa di luar kemampuannya merupakan perbuatan 
yang tercela dalam akal sehat dan mustahil dilakukan oleh guru 
yang bijak. Jika kebebasan belajar terpenuhi maka akan tercipta 
“belajar mandiri” dan sekolah mandiri, guru  hanya sebagai fasilitor.

Dua dampak bagi keberlangsungan pendidikan yang 
disebabkan oleh pandemi Covid-19. Pertama. Dalam jangka pendek, 
banyak keluarga yang kurang familier dengan pembelajaran jarak 
jauh.. Bersekolah di rumah bagi keluarga Indonesia adalah kejutan 
besar khususnya bagi produktivitas orang tua yang biasanya 
sibuk dengan pekerjaannya di luar rumah. Demikian juga dengan 
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problem psikologis anak-anak peserta didik yang terbiasa belajar 
bertatap muka langsung dengan guru-guru mereka. Seluruh elemen 
pendidikan secara kehidupan sosial “terpapar  sakit karena covid-19”. 
Pelaksanaan pengajaran berlangsung dengan cara online. Proses ini 
berjalan pada skala yang belum pernah terukur dan teruji sebab 
belum pernah terjadi sebelumnya. Di desa-desa terpencil yang 
berpenduduk usia sekolah sangat padat menjadi serba kebingungan, 
sebab infrastruktur informasi teknologi sangat terbatas. Penilaian 
siswa bergerak online dan banyak trial and error dengan sistem 
yang tidak ada kepastian, malah banyak penilaian yang banyak 
dibatalkan. Kedua. Dalam jangka panjang, jika herd immunity 
melalui vaksinasi belum dilaksanakan konsisten sampai di desa-desa 
di Indonesia maka akan banyak kelompok rentan usia dan miskin 
yang terpapar covid-19, berdampak pada tidak terwujudnya keadilan 
dan peningkatan kesetaraan memperoleh pendidikan layak dan 
bermutu antar kelompok masyarakat dan antardaerah di Indonesia.

UNESCO membuat 10 rekomendasi  dalam pembelajaran 
online; (1) periksa kesiapan dan pilih alat yang paling 
relevan: Putuskan penggunaan solusi teknologi tinggi dan 
teknologi rendah berdasarkan keandalan pasokan listrik lokal, 
konektivitas internet, dan keterampilan digital guru dan siswa. Ini 
dapat berkisar melalui platform pembelajaran digital terintegrasi, 
pelajaran video hingga penyiaran melalui radio dan TV; (2) pastikan 
dimasukkannya program pembelajaran jarak jauh: Terapkan 
langkah-langkah untuk memastikan bahwa siswa termasuk mereka 
yang memiliki disabilitas atau dari latar belakang berpenghasilan 
rendah memiliki akses ke program pembelajaran jarak jauh, jika hanya 
sejumlah kecil dari mereka yang memiliki akses ke perangkat digital; 
(3) lindungi privasi data dan keamanan data: Nilai keamanan 
data saat mengunggah data atau sumber daya pendidikan ke ruang 
web, serta saat membagikannya dengan organisasi atau individu 
lain. Pastikan penggunaan aplikasi dan platform tidak melanggar 
privasi data siswa; (4) prioritaskan solusi untuk mengatasi 
tantangan psikososial sebelum mengajar: Memobilisasi alat 
yang tersedia untuk menghubungkan sekolah, orang tua, guru, dan 
siswa satu sama lain. Buat komunitas untuk memastikan interaksi 
manusia secara teratur, mengaktifkan tindakan kepedulian 
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sosial, dan mengatasi kemungkinan tantangan psikososial yang 
mungkin dihadapi siswa ketika mereka terisolasi; (5) rencanakan 
jadwal belajar program pembelajaran jarak jauh: Atur diskusi 
dengan pemangku kepentingan untuk memeriksa kemungkinan 
durasi penutupan sekolah dan putuskan apakah program 
pembelajaran jarak jauh harus fokus pada pengajaran pengetahuan 
baru atau meningkatkan pengetahuan siswa tentang pelajaran 
sebelumnya. Rencanakan jadwal tergantung pada situasi zona yang 
terpengaruh, tingkat studi, kebutuhan siswa, dan ketersediaan 
orang tua. Pilih metodologi pembelajaran yang sesuai berdasarkan 
status penutupan sekolah dan karantina berbasis rumah. Hindari 
metodologi pembelajaran yang membutuhkan komunikasi tatap 
muka; (6) memberikan dukungan kepada guru dan orang tua 
dalam penggunaan alat digital: Atur pelatihan singkat atau sesi 
orientasi untuk guru dan orang tua juga, jika pemantauan dan 
fasilitasi diperlukan. Bantu guru untuk menyiapkan pengaturan 
dasar seperti solusi penggunaan data internet jika diminta untuk 
memberikan pelajaran secara live streaming; (7) gabungkan 
pendekatan yang sesuai dan batasi jumlah aplikasi dan 
platform: Gabungkan alat atau media yang tersedia untuk sebagian 
besar siswa, baik untuk komunikasi dan pelajaran sinkron, dan 
untuk pembelajaran asinkron. Hindari membebani siswa dan orang 
tua secara berlebihan dengan meminta mereka mengunduh dan 
menguji terlalu banyak aplikasi atau platform; (8) kembangkan 
aturan pembelajaran jarak jauh dan pantau proses belajar 
siswa: Tentukan aturan dengan orang tua dan siswa tentang 
pembelajaran jarak jauh. Rancang pertanyaan, tes, atau latihan 
formatif untuk memantau dengan cermat proses belajar siswa. Coba 
gunakan alat untuk mendukung pengiriman umpan balik siswa 
dan hindari membebani orang tua dengan meminta mereka untuk 
memindai dan mengirim umpan balik siswa; (9) tentukan durasi 
unit pembelajaran jarak jauh berdasarkan keterampilan 
pengaturan diri siswa: Pertahankan waktu yang koheren sesuai 
dengan tingkat kemampuan pengaturan diri dan metakognitif siswa, 
terutama untuk kelas streaming langsung. Sebaiknya, satuan untuk 
siswa sekolah dasar tidak boleh lebih dari 20 menit, dan tidak lebih 
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dari 40 menit untuk siswa sekolah menengah, dan; (10). bentuk 
komunitas dan tingkatkan koneksi: Buat komunitas guru, 
orang tua, dan manajer sekolah untuk mengatasi rasa kesepian atau 
ketidakberdayaan, memfasilitasi berbagi pengalaman dan diskusi 
tentang strategi mengatasi masalah saat menghadapi kesulitan 
belajar.

Penutup
Pandemi Covid-19 tidak hanya menjadi problematika 

menurunnya status Kesehatan masyarakat di seantero dunia, namun 
telah meluluhlantahkan seluruh dimensi kehidupan manusia. Karena 
daya tular yang sangat cepat dan mengganggu sistem pertahanan 
tubuh manusia maka pengelolaan Covid-19 beserta varian-variannya 
perlu ditangani secara komperhensif mulai mitigasi, kuratif, dan 
rehabilitatif. Pengelolaan mitigasi berupa promosi dan preventif 
dilakukan melalui tindakan vaksinasi masal mulai dari kehamilan, 
masa kelahiran, sampai lanjut usia. Menerapkan protokol Kesehatan 
secara sempurna (5 M=Menggunakan Masker, Mencuci Tangan 
menggunakan sabun pada air mengalir, Menjaga jarak, Menjauhi 
kerumunan, Membatasi mobilisasi dan interaks; 3T=Testing, Tracing, 
dan Treatment)  dalam setiap aspek kehidupan.

 Tahap kuratif, dibangun instalasi perawatan intensif pada 
setiap jenjang fasilitas Kesehatan dan melakukan pemeriksaan 
kesehatan rutin kandungan kormobid setiap pasien yang terindikasi 
gejala-gejala Covid-19 di masyarakat. Tahap rehabilitatif, melakukan 
perawatan pemulihan sesuai petunjuk medis agar penderita pulih 
dan melakukan pekerjaan-pekerjaan produktif di masyarakat.    

Covid-19 tidak akan hilang dari kehidupan manusia seperti 
kehadiran virus lainnya. Budaya hidup bersama Covid-19 merupakan 
pola baru dalam tatanan kehidupan masyarakat. Tingkatkan 
kesadaran pada tataran individu dan masyarakat bahwa SEHAT 
itu adalah Rahmat yang harus diperlihara dan dikembangkan oleh 
setiap orang dalam habitat manusia. “Lebih Baik Mencegah dari 
pada Mengobati”
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Pendahuluan
Pandemi Covid-19 yang menimpa umat manusia sejagat 

sejak muncul pertama kali virus ini ditemukan di Wuhan, China 
pada Desember 2019 lalu telah mengubah tatanan pembelajaran 
secara fundamental. Situasi pembelajaran berubah total akibat 
protokol kesehatan yang harus ditaati secara ketat untuk mencegah 
atau mengurangi meluasnya wabah ini. Sesuatu yang masih 
terasa aneh jika hampir semua pembelajaran dilakukan tanpa 
interaksi langsung guru dan siswa pada ruang dan waktu tertentu 
sebagaimana lazimnya. Perlahan-lahan guru dan siswa sudah harus 
mulai akrab dengan modus pembelajaran baru yakni pembelajaran 
bermedia. Hampir semua konten pembelajaran dilakukan dengan 
menggunakan media, entah daring dengan berbagai platformnya 
atau media konvensional seperti buku, modul, lembaran kerja siswa, 
dan sebagainya. 

Menurut sejarahnya, pendidikan bermedia sebetulnya 
sudah berlangsung berabad-abad lamanya dan dapat ditelusuri asal 
usulnya dari abad-abad pertama Masehi, terutama ketika Rasul 
Santu Paulus melakukan pengajaran dan penginjilan melalui surat-
menyurat kepada sejumlah jemaat Kristen awal di berbagai wilayah 
di Asia Kecil di sekitar Laut Tengah. Dalam sejarah pendidikan jarak 
jauh, pengajaran melalui surat-menyurat yang dilakukan oleh Santu 
Paulus dianggap sebagai generasi awal pendidikan jarak jauh yang 
kemudian menginspirasi pendidikan jarak jauh modern sampai saat 
ini (Bates, 1995, p. 23).

Sejak ditemukan mesin cetak oleh Johan Gutenberg pada 
tahun 1436, teknologi cetak mulai masuk dalam bidang pembelajaran 
melalui buku-buku dan berbagai bahan cetakan lainnya. Kehadiran 
media cetak membawa perubahan peran guru di mana guru tidak 
lagi menjadi satu-satunya sumber belajar. Materi pembelajaran 
dapat dikemas dalam bentuk cetakan dan bisa dibaca oleh siswa 
pada waktu yang berbeda. Salah seorang pendidik klasik yang 
menggunakan teknologi cetakan sebagai media dalam pembelajaran 
pertama dan merupakan peletak dasar teknologi pendidikan di 
dunia adalah Johan Amos Comenius yang terkenal dengan karyanya 
berjudul Orbus Pictus (Dunia Gambar) pada tahun 1658. Orbus 
Pictus merupakan buku pelajaran bergambar untuk anak-anak yang 
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belajar bahasa Latin yang disusun dengan topik-topik seperti Tuhan, 
dunia, manusia, udara, pohon-pohon, bunga-bunga, logam, burung 
dan lain-lain (Seattler, 1988).

Perkembangan spektakuler muncul ketika ditemukan 
teknologi audio visual terutama teknologi televisi pada tahun 1940-
an. Teknologi ini kemudian menggantikan banyak hal dari peran 
guru, bahkan digunakan sebagai media pembelajaran yang ampuh 
untuk melatih para prajurit dan awak pesawat yang akan melakukan 
pertempuran di medan perang. Menurut catatan Shrock (1995, pp. 
14-15), situasi Perang Dunia II telah memunculkan kebutuhan akan 
prajurit-prajurit terlatih yang harus dididik dalam waktu yang relatif 
singkat dan dalam jumlah yang banyak untuk kebutuhan perang. 
Maka media audio visual (televisi dan film) dianggap sebagai sarana 
yang tepat untuk mengatasi kekurangan instruktur-instruktur 
perang. Karena itulah maka dalam periode ini banyak dihasilkan 
media pembelajaran dan menurut Saettler (1988, p. 191), pemerintah 
Amerika Serikat pada waktu itu bahkan membentuk Division of 
Visual Aids for War Training pada Departemen Pendidikan Amerika 
dengan tugas khusus menghasilkan media pembelajaran untuk 
keperluan pelatihan para prajurit. Alhasil, selama Januari-Juni 
1941, divisi ini telah menghasilkan 457 film, 432 film strip, dan 457 
manual instruktur (Shrock, 1995, p. 14). Pemanfaatan media untuk 
pembelajaran dengan kombinasi strategi pembelajaran mencapai 
perkembangan yang luar biasa pada era 1960-an dan 1970-an.

Pandangan tentang pengaruh media terhadap hasil belajar 
semakin diperkuat terutama ketika munculnya teori komunikasi 
McLuhan (1964, 1994) yang mengatakan bahwa media juga 
sekaligus berfungsi sebagai pesan (medium is the message). Yang 
mempengaruhi perubahan perilaku manusia bukan hanya isi pesan 
tetapi kemasan yang membawa pesan tersebut. Pendapat McLuhan 
inilah yang sampai saat ini menjadi keyakinan bagi para teknologi 
pendidikan untuk mempromosikan media pembelajaran sebagai 
salah satu determinan penting dalam proses pembelajaran. 

Kehadiran teknologi komunikasi dan informasi dengan 
dukungan teknologi komputer yang semakin canggih akhir-akhir ini 
juga telah membantu meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam 
pembelajaran. Teknologi tersebut memberikan kemungkinan bagi 
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para guru untuk memanfaatkannya sebagai media pembelajaran 
yang inovatif. Teknologi komputer juga telah memberikan warna 
baru bagi pembelajaran masa kini dan telah mengubah paradigma 
pendidikan dan pembelajaran serta peran guru. 

Apakah perubahan-perubahan terutama dalam tekno-
logisasi pembelajaran telah sejalan dengan cita-cita dan tujuan 
pendidikan yang sesungguhnya? Apakah pendidikan dengan 
berbagai modus tersebut telah membantu perkembangan 
manusia yang sesungguhnya dan pada akhirnya menciptakan 
masyarakat yang ideal yakni masyarakat yang demokratis, adil, 
dan berkesetaraan? Artikel ini akan menggunakan perspektif teori 
kritis Marcuse sebagai pisau analisis untuk membedah fenomen 
dan perubahan tersebut. Karena perubahan-perubahan itu yang 
asal usulnya dipicu oleh perkembangan luar biasa dalam bidang 
teknologi komunikasi dan informasi maka perspektif Marcuse 
layak digunakan sebagai salah satu kritik penting untuk membuka 
wawasan dan perspektif para praktisi atau stakeholders di bidang 
pendidikan untuk tidak sekedar terbuai dalam mimpi-mimpi yang 
dijanjikan teknologi tersebut tetapi hendaknya tetap mengarahkan 
perhatian dan berbagai usaha pada cita-cita pembentukan manusia 
yang ideal melalui pendidikan.

Metode
Tulisan ini menggunakan metode analisis wacana dan 

kajian teoretis terhadap sejumlah karya Marcuse dan beberapa 
karya penulis lainnya yang mengkaji dan menganalisis pemikiran-
pemikiran Marcuse terutama setelah wafatnya pada tahun 1979. 
Beberapa makalah Marcuse yang ditulis tahun 1920-an sampai 
menjelang akhir hayatnya dibukukan oleh Kellner dkk dalam 6 
volume dan diterbitkan oleh Penerbit Roudledge, London.1 Dalam 
koleksi tersebut juga dimuat sejumlah surat-surat penting dari 
Marcuse dengan beberapa kolega seperti Horkheimer, Heidegger, 
dll. Buku-buku tersebut ditemukan di beberapa website e-book 
sehingga memudahkan penelusuran dan kajian terhadap pemikiran-
pemikirannya. Menghubungkan karya Marcuse dengan praksis 
1 Volume 1Technology, War and Fascism; Volume 2 Towards A Critical Theory of Society; Volume 3 
Foundations of The New Left; Volume 4 Art and Liberation; Volume 5 Philosophy, Psychoanalysis and 
Emancipation; Volume 6Marxism, Revolution and Utopia.
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pendidikan tampaknya masih merupakan usaha yang belum banyak 
dilakukan karena karya dan pemikiran-pemikiran mantan anggota 
mashab Frankfurt itu lebih fokus pada kritik-kritik sosial terhadap 
masyarakat modern pada umumnya. 

Tulisan ini akan dibagi dalam beberapa bagian. Pada bagian 
pertama, akan dieksplorasi secara singkat riwayat hidup penting 
Marcuse dan keterlibatannya sebagai salah satu anggota Institut 
Penelitian Sosial Frankfurt pimpinan Max Horkheimer. Perjumpaan-
perjumpaan dengan sejumlah kolega dan pemikir penting abad 
ke-20 di Jerman seperti Martin Heidegger, Husserl, Eric Fromm 
Adorno dan Horkheimer sangat berpengaruh terhadap perjalanan 
intelektualnya (Bertens, 2019; Sudarminta, 1983). Pada bagian kedua 
akan diuraikan bagaimana pandangan Marcuse terhadap pendidikan 
khususnya kritik Marcuse terhadap sistem persekolahan. Bagian 
ketiga akan dideskripsikan fenomen pembelajaran daring/bermedia 
dan kritik Marcuse terhadap penerapan dan penggunaannya. 

Pembahasan
a. Riwayat hidup marcuse dan keterlibatannya dalam institut 

penelitian sosial Frankfurt

Herbert Marcuse lahir pada tanggal 19 Juli 1898 di Berlin, 
Jerman. Ia adalah putra dari Carl Marcuse, seorang saudagar 
Yahudi yang kaya dan Gertrud Kreslawsky, putri seorang pemilik 
pabrik Jerman yang juga kaya raya. Marcuse belajar di Gymnasium 
Mommsen di Berlin sebelum Perang Dunia I dan pernah bertugas 
bersama tentara Jerman dalam perang itu. Pada awal tahun 1918, ia 
terlibat dalam revolusi Jerman yang mengusir Kaiser Wilhelm II dari 
Jerman dan menjadi anggota Partai Sosial Demokrat (Kellner, 1984). 
Setelah itu Marcuse pergi ke Freiburg untuk melanjutkan studinya 
dan mendapat gelar doktor dalam bidang sastra pada tahun 1922 
dengan disertasi The German Artist-Novel. Kemudian ia kembali ke 
Berlin dan menjadi penjual buku di Berlin. 

Beberapa tahun kemudian, Marcuse kembali ke Freiburg 
pada tahun 1928 dan mulai belajar filsafat dengan Martin Heidegger 
yang saat itu merupakan salah satu pemikir terkenal di Jerman. Di 
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bawah bimbingan Heidegger, Marcuse menulis Ontologi Hegel dan 
Pendasaran Suatu Teori tentang Historisitas (Hegels Ontologie und 
die Grundlegung einer Theorie der Geschichtlicthkeit) (1932). Dalam 
artikel tersebut, Marcuse mengembangkan sintesis fenomenologi, 
eksistensialisme, dan Marxisme, dan merintis proyek yang beberapa 
dekade kemudian dilakukan oleh berbagai filsuf eksistensial, filsuf 
fenomenologis dan kaum Marxis, seperti Jean-Paul Sartre dan 
Maurice Merleau-Ponty, serta para filsuf di Eropa Timur dan Amerika 
Serikat pada periode pascaperang. 

Marcuse menerbitkan sebuah manuskrip berjudul Economic 
and Philosophical Manuscripts pada tahun 1932 yang berisi tinjauan 
umum dan mendalam tentang ekonomi dan filsafat. Dalam 
manuskrip ini Marcuse merevisi interpretasi Marxisme dari sudut 
pandang karya-karya Marx awal (Marcuse, 1973). Marcuse adalah 
salah satu ilmuwan yang pertama kali melihat pentingnya dimensi 
filosofis Marx awal tentang kerja, hakikat manusia, dan alienasi. 
Ia percaya bahwa perspektif filosofis kritis diperlukan untuk 
memberikan substansi konkret pada Marxisme. Pada saat yang sama 
ketika dia sedang menulis esai yang mensintesiskan Marxisme dan 
fenomenologi, Marcuse juga menyelesaikan studi tentang Ontology 
and the Theory of Historicity dari Hegel (1932) di bawah bimbingan 
Heidegger. 

Pada tahun 1932, ketika Nazi berkuasa, situasi di Freiburg 
menjadi genting bagi Marcuse karena ia adalah seorang keturunan 
Yahudi. Situasi ini juga mendorongnya untuk bergabung dengan 
institute social ini. Sebagaimana ditulis oleh Kellner (1984) pada 
tahun 1933 Heidegger mentornya bergabung dengan partai Nazi dan 
situasi inilah yang membuat hubungan Marcuse dengan Heidegger 
menjadi renggang (Marcuse, 2005).2 Akibatnya, Marcuse menyurati 
2 Dalam sebuah postscript yang ditulis Marcuse dan dikumpulkan kembali oleh Wolin dan 
Abromeit (2005), ia menulis demikian: “I left Freiburg in January 1933. Prior to 1933 neither I nor 
my friends had observed or known anything about Heidegger’s connection to Nazism. Only later did we 
attempt to reconstruct the affinity between his philosophy and his politics. Today it seems inexcusable 
to me to dismiss Heidegger’s support of the Hitler regime as a (brief) mistake or error. I believe that a 
philosopher cannot make such a “mistake” without thereby disavowing his own, authentic philosophy” (Saya 
meninggalkan Freiburg pada Januari 1933. Sebelum 1933, baik saya maupun teman-teman saya 
tidak pernah mengamati atau mengetahui apa pun tentang hubungan Heidegger dengan Nazisme. 
Baru kemudian kami mencoba merekonstruksi kedekatan antara filsafatnya dan politiknya. Hari 
ini tampaknya tidak dapat dimaafkan bagi saya untuk mengabaikan dukungan Heidegger terhadap 
rezim Hitler sebagai kesalahan (singkat) atau kekeliruan. Saya percaya bahwa seorang filsuf tidak 
dapat membuat “kesalahan” semacam itu tanpa dengan demikian mengingkari filsafatnya sendiri 
yang otentik).
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Institut Penelitian Sosial di Frankfurt untuk bisa bergabung dengan 
di institute ini. Marcuse diterima dan kehadirannya telah membawa 
pengaruh besar bagi kajian dan studi-studi institute ini yang 
kemudian dikenal dengan Mashab Frankfurt.

Keluarnya Marcuse pada tahun 1932 dari departemen 
filsafat di Freiburg, yang didominasi oleh Husserl dan Heidegger ke 
Institut Penelitian Sosial yang berciri neo-Marxis memainkan peran 
penting dalam perkembangan pemikirannya. Meskipun pengaruh 
Heideggerian terlihat dalam sejumlah karyanya, namun Marcuse 
meninggalkan proyek yang memproduksi sintesis eksistensialisme 
fenomenologis dan Marxisme. Perubahan peta politik akibat 
Heidegger yang mendukung Nazisme, dan oposisi frontal dari 
Institut Penelitian Sosial terhadap filsafat Heidegger mendorong 
Marcuse untuk memutuskan hubungan dengan Heidegger dan 
berkomitmen untuk fokus pada Marxisme Hegelian yang sedang 
menjadi objek studi Institut ini. 

Studi Marcuse sebelumnya tentang dialektika Hegelian 
dan Marxian telah mempersiapkannya untuk bekerja pada proyek 
Institut ini untuk mengembangkan teori sosial dialektis. Namun, 
dalam kerjasamanya dengan Institut ini, ada perubahan penting 
dari tulisan-tulisannya sebelumnya. Secara metodologis, ia tidak lagi 
menafsirkan Hegel dan Marx sebagai produsen ontologi masyarakat 
dan sejarah, tetapi menggunakan metode dan gagasan mereka untuk 
mengembangkan teori kritis masyarakat. Marcuse menerima posisi 
institut bahwa kritik Marxian terhadap ekonomi politik adalah 
pusat dan landasan bagi teori sosial kritis. Dengan demikian, ia 
mengalihkan fokusnya dari “filsafat konkret” dan analisis ontologis 
tentang tema-tema seperti “historisitas” ke pengembangan teori 
sosial radikal yang berakar pada kritik Marxian terhadap ekonomi 
politik dan materialisme historis. Perubahan ini juga dikaitkan 
dengan tumbuhnya pengaruh Horkheimer dan rekan-rekannya. 

Marcuse bergabung dengan Institut ini tidak lama setelah 
Max Horkheimer menjadi direktur institute itu dan mereka mulai 
mengalihkan fokus mereka dari penelitian empiris dan studi sejarah 
ke pengembangan teori sosial interdisipliner. Kapasitas Horkheimer 
dalam urusan Institut selama tahun 1930-an sangat penting, karena 
ia bertanggung jawab atas proyek penelitian, jurnal, orientasi teori-
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politik, dan mengarahkan keseluruhannya. Selain itu, ia mengambil 
peran sebagai pemimpin filosofis dan institusional Institut ini 
selama periode fasisme Jerman sehingga memaksa sejumlah 
anggotanya termasuk Marcuse beremigrasi ke seluruh Eropa Barat 
dan ke Amerika Serikat. 

Selama kepemimpinan Horkheimer, Institut mengembangkan 
“teori kritis masyarakat.” Karya mereka menggabungkan konstruksi 
teoritis dan kritik sosial dengan penelitian empiris dan teoritis. 
Selain fokus mereka pada psikologi sosial dan budaya massa, 
perbedaan utama dalam orientasi Institut di bawah Horkheimer 
adalah rehabilitasi fungsi filsafat dalam teori sosial. Seperti yang 
ditunjukkan Karl Korsch dalam Marxism and Philosophy (1970), 
ortodoksi Marxian yang berkuasa cenderung ke materialisme 
positivistik dan teori dan praktik yang berorientasi pada politik 
dan ekonomi, sehingga menekan komponen filosofis dalam teori 
Marxian. Akan tetapi, Horkheimer, Adorno dan Marcuse semuanya 
adalah filsuf profesional yang berpendapat tentang pentingnya 
filsafat dalam teori sosial. 

Horkheimer dan rekan-rekannya menerbitkan jurnal 
Zeitschrift für Sozialforschung, sebuah jurnal bergengsi pada 
saat itu yang mempublikasikan hasil-hasil pemikiran dan dan 
penelitian mereka. Dalam kata pengantar untuk edisi pertama, 
Horkheimer menunjukkan bahwa riset Institut akan berusaha 
untuk mengembangkan teori masyarakat kontemporer secara 
keseluruhan (Kellner, 1984). Mereka bermaksud untuk terlibat 
dalam penyelidikan sejarah, mengembangkan teori komprehensif 
tentang masyarakat kontemporer, menyelidiki perkembangan masa 
depan dari proses sejarah, dan untuk menyediakan instrumen untuk 
transformasi sosial. Dalam artikel selanjutnya, Horkheimer dan 
Marcuse mengembangkan program penelitian sosial dalam istilah 
“teori kritis masyarakat”.

Pekerjaan Institut Frankfurt terganggu pada tahun 1933 oleh 
kebangkitan fasisme. Untungnya, mereka telah mengantisipasinya 
dengan mendepositokan dana abadi mereka di Belanda dan 
mendirikan kantor cabang di Jenewa. Anggota institute yang berdarah 
Yahudi bahkan radikal seperti Marcuse merasa bahwa mereka tidak 
memiliki masa depan di Jerman sehingga kemudian meninggalkan 
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Jerman pada waktu itu ke tempat lain. Pada tahun-tahun berikutnya 
setelah Nazi berkuasa, Institut mengalami ketidakpastian dan para 
anggotanya mencoba mendirikan pusat penelitian itu di Paris, 
London dan New York. Marcuse mula-mula pergi ke Jenewa pada 
tahun 1933, kemudian ke Paris, dan akhirnya ke New York pada 
bulan Juli 1934, di mana ia tinggal selama beberapa tahun di sana 
dan membuka cabang Institut itu di Universitas Columbia.

Esai Marcuse tahun 1934 “Perjuangan Melawan Liberalisme 
dalam Pandangan Totaliter Negara” (dalam Negations, 1968, 2009) 
adalah kritik Institut pertama terhadap fasisme dan menjelaskan 
beberapa posisi yang menentukan yang akan mencirikan analisis 
khas mereka. Esai ini adalah tanggapan terhadap sebuah pidato 
yang disampaikan Hitler di klub industri di Dusseldorf. Argumen 
Marcuse adalah bahwa negara totaliter dan ideologinya perlu 
menanggapi era baru monopoli kapitalisme terhadap krisis yang 
ditimbulkan oleh sistem pasarnya dan perlindungan terhadap oposisi 
sistem ini yaitu partai kelas pekerja. Fasisme dalam interpretasi ini 
tidak dilihat sebagai perpecahan liberalisme masa lalu. Marcuse 
justru menunjukkan kesinambungan antara liberalisme dan fasisme 
terutama bagaimana kesetiaan liberalisme yang tak terbantahkan 
kepada sistem ekonomi kapitalis telah mempersiapkan jalan bagi 
tatanan fasis-totaliter dan dengan itu penghapusan liberalisme itu 
sendiri. Ini berarti, fasisme adalah metamorfosa dari liberalisme.

Marcuse dan rekan-rekannya juga terlibat dalam studi 
empiris dan teoretis tentang otoritarianisme dan mengapa dan 
bagaimana individu tunduk pada dominasi totaliter. Kepatuhan 
rakyat Jerman pada fasisme dan penerimaan terhadap masyarakat 
totaliter menimbulkan pertanyaan tentang faktor-faktor apa yang 
berkontribusi terhadap pengembangan kepribadian mereka yang 
bisa menerima dan mematuhi begitu saja otoritas yang paling 
irasional dan destruktif. Para anggota Institute menyimpulkan 
bahwa keluarga borjuis dan struktur patriarkinya memainkan peran 
penting dalam mempersiapkan individu untuk tunduk pada otoritas 
dalam masyarakat fasis. Dalam riset mereka tentang “Otoritas 
dan Keluarga”, mereka mempelajari fungsi historis keluarga dalam 
mereproduksi institusi, praktik sosial, dan ideologi masyarakat 
borjuis. Institut juga menyelidiki faktor-faktor psikologis yang terlibat 
dalam kepatuhan pada dominasi masyarakat dan menghasilkan studi 
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tentang otoritas dan keluarga di berbagai negara. Studi terhadap 
psikologi kepatuhan terhadap otoritas ini disumbangkan oleh salah 
satu anggotanya Eric Fromm yang berlatar belakang psikoanalisis, 
yang juga mempengaruhi beberapa tulisan Marcuse.

Marcuse juga berkontribusi dalam studi panjang tentang 
“Kebebasan dan Otoritas” yang menelusuri ide-ide kebebasan dan 
otoritas melalui reformasi Protestantisme, Kant, Hegel, kontra-
revolusi dan Marx, hingga teori-teori otoritas totaliter. Dalam esainya 
ia memperlihatkan dikotomi dalam konsep kebebasan borjuis yang 
membagi individu menjadi dua wilayah: wilayah kebebasan batin 
(otonomi) dan wilayah kepatuhan eksternal dan belenggu (otoritas). 
Kebebasan batin Protestan dan Kant, pendewaan Hegel terhadap 
Negara, dan doktrin otoritas kontrarevolusi yang irasional dan 
tradisionalistik semuanya ternyata ikut berkontribusi.

Pada masa pemerintahan Nazi Jerman yang sangat anti 
Yahudi dan keturunan-keturunannya, Marcuse pindah ke Amerika 
pada tahun 1933. Di sana ia mengajar di Columbia University juga 
di Harvard University dan terakhir di California University sampai 
pensiun pada tahun 1970. Pasca pemerintahan Nazi, ia beberapa kali 
kembali ke Jerman dan juga di beberapa kampus di Eropa untuk 
memberikan kuliah tamu. Ia meninggal pada 29 Juli 1979 di Jerman 
ketika berkunjung ke Max Planck Institut – pimpinan J. Habermas di 
Starnberg dekat Munchen (Bertens, 2019).

b. Perspektif Marcuse tentang Pendidikan

Tema utama pemikiran Marcuse adalah konteks kehidupan 
masyarakat modern. Dalam sejumlah karyanya, tidak terlihat 
gagasan spesifik Marcuse tentang pendidikan. Meskipun demikian 
menurut perspektif teori kritis beberapa pemikirannya memiliki 
implikasi langsung atau tidak langsung terhadap Pendidikan. 
Pemikirannya secara spesifik tentang pendidikan ditemukan dalam 
dua naskah kuliahnya yang diberikan di Brooklyn College (1968) dan 
di Berkley pada tahun 1975 (Kellner, Lewis, dan Pierce (2009).

Menurut catatan Kellner, Lewis, dan Pierce (2009) sedikit 
sekali Marcuse menyajikan kritik sistematis dan alternatif positif 
terhadap pendidikan. Upaya awal menyoroti dimensi-dimensi 
pendidikan dari pemikiran dan tulisan-tulisan Marcuse dilakukan 
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oleh Joseph DeVitis (1974) namun tampaknya ia kurang simpatik 
kepada Marcuse, karena menurut DeVitis pandangan Marcuse 
bersifat represif terhadap pendidikan. Karya-karya lain di bidang 
filsafat pendidikan (misalnya Brosio, 1981) telah menyajikan 
pengantar yang luas tentang Marcuse dan para pemikir Mashab 
Frankfurt lainnya, tetapi tidak secara khusus mengeksplorasi 
pendekatan teoretis Marcuse yang dapat diterapkan dalam bidang 
pendidikan. 

Demikian juga, meskipun nama Marcuse muncul dalam 
teks-teks penting seperti karya Henry Giroux berjudul Theory 
and Resistance in Education: Towards a Pedagogy for the Oposition 
(2001), itu hanya sekadar indeks untuk tradisi teori kritis. Akibatnya, 
kurang ada perhatian yang serius terhadap apa yang sesungguhnya 
dikatakan Marcuse tentang pendidikan atau bagaimana ide-ide 
sentralnya (masyarakat satu dimensi, eros, permainan, dan kritik 
terhadap toleransi murni) mengandung implikasi pedagogis. Marcuse 
juga dikutip sangat singkat dalam kaitannya dengan pendidikan 
estetika (Greene 2000) dan studi utopis dalam pendidikan (Peters 
dan Freeman-Moir 2006), serta dalam studi tentang anak (Kennedy 
2006). Beberapa teks terakhir ini sudah mulai menaruh sedikit 
perhatian terhadap gagasan-gagasan penting Marcuse namun 
pemikiran Marcuse tentang pendidikan belum diartikulasikan atau 
dikembangkan secara komprehensif. 

Satu-satunya analisis serius terkait teori pendidikan Marcuse 
ditemukan dalam buku Art, Alienation, and the Humanities tulisan 
Charles Reitz (2000). Reitz menjelaskan relevansi pemikiran Marcuse 
terkait filsafat pendidikan radikal yang dapat dikombinasikan 
dengan pedagogi kritis dan proyek pendidikan progresif yang 
sudah berjalan selama ini terutama di Amerika. Reitz menunjukan 
bahwa karya Marcuse di tahun 1930-an menengahi dikotomi dalam 
pendidikan antara humaniora dan sains, mendamaikan kutub 
idealisme dan empirisme ilmiah. Namun Reitz hanya memusatkan 
perhatian pada gagasan Marcuse tentang pendidikan estetika, dan 
menempatkan teori yang terlalu dualistik dalam karya Marcuse 
antara teori kritis Hegelian-Marxian dan ontologi estetika yang 
didasarkan pada Schiller, Freud, dan estetika subjektivis. Dimensi 
terakhir (estetika subjektivis) kadang-kadang kurang memiliki 
hubungan dengan teori kritis Marcuse. 
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Karya Marcuse sesungguhnya menggabungkan filsafat 
kritis, teori sosial, estetika, dan politik radikal. Maka secara 
keseluruhan, proyek pendidikan Marcuse adalah untuk memediasi 
pendidikan estetika, humaniora, dan sains dengan teori kritis era 
kontemporer dan politik radikal yang bertujuan untuk emansipasi 
dan pembebasan masyarakat dari kondisi-kondisi yang represif. 
Memang hal yang agak ironis, kelompok sayap kanan (yang sering 
berseberangan dengan Marcuse) malah banyak mengadopsi atau 
mengapresiasi dampak pemikiran Marcuse terhadap pendidikan 
kontemporer ketimbang kelompok sayap kiri. Allan Bloom, dalam 
karya terkenal Closing of the American Mind (1987), mengklaim 
bahwa Marcuse adalah filsuf paling penting dari budaya tandingan 
(counterculture) tahun 1960-an, dan penyebaran teorinya telah 
menyebabkan perubahan besar dalam hal kebebasan di kampus-
kampus di Amerika. 

Sebelum memperkenalkan konsep dialektika pendidikan 
Marcuse, pertama-tama kita perlu mengontekstualisasikan filsafat 
Marcuse dalam kaitannya dengan tradisi romantis dan idealis 
Jerman — dari mana gagasan positifnya tentang pendidikan 
berasal — serta kritik keseluruhannya terhadap masyarakat “satu 
dimensi”. Pertama, pengenalan filosofi pendidikan Marcuse harus 
ditempatkan dalam kaitannya dengan Bildung, sebuah konsep yang 
mewujudkan gagasan pengembangan budaya yang diatur dalam 
logos yang rasional, kreatif, dan tidak represif. Bildung berkaitan 
dengan pembelajaran otonom atau pembentukan diri, yang 
menggabungkan seluruh individu untuk tujuan mengembangkan 
diri dan masyarakat sepenuhnya.3 Cita-cita sentral ini tetap 
bertentangan dengan rasa formalisme apa pun dalam pendidikan 
dan sebaliknya mencakup pendidikan jasmaniah dan pendidikan 
berpikir melawan penguasaan keterampilan pasif. Lebih jauh lagi, 
pendidikan yang berakar pada tradisi Bildung menentang gagasan 
formalisme dan standardisasi dalam pendidikan dan sebaliknya 
merangkul pendidikan seluruh individu (jasmani dan pikiran, akal 
dan perasaan) melawan universalisme Kantian dan konformisme 

3 Konsep Jerman tentang Bildung adalah salah satu yang juga dipengaruhi oleh gagasan Yunani 
kuno tentang paideia. Paideia sebagai sebuah konsep dan ide sejarah yang menekankan pentingnya 
pendidikan sebagai semangat budaya umum yang berusaha untuk memperluas dan memperkaya 
pengetahuan umat manusia dengan cara yang mendorong pertumbuhan dan cara hidup yang 
rasional.
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yang berlebihan dan hampa dari kaum borjuis. Pemahaman filosofis 
pendidikan ini adalah yang umum dianut dalam seluruh filsafat 
Marcuse. 

Marcuse mengkritik pendidikan yang hanya mereproduksi 
status quo (Saeng, 2012). Ia membela gagasan Bildung yang terkait 
dengan transformasi budaya dan sosial. Maka kritik Marcuse 
terhadap sekolah dalam masyarakat satu dimensi muncul dari 
kritik terhadap distorsi konsep Jerman tentang Bildung, di mana 
pendidikan dimaksudkan untuk memperkaya individu dan budaya, 
melampaui kondisi saat ini yang menghambat perkembangan 
manusia. Teleologi Kantian yang terlibat dalam konsep Bildung 
menunjuk pada warisan transendental yang mempengaruhi gagasan 
Marcuse tentang pendidikan karena terkait dengan pertumbuhan 
dan perkembangan budaya dan realisasi individu manusia. Namun 
seruan mandat pendidikan untuk mewujudkan kemungkinan 
masa depan yang lebih baik diruntuhkan oleh bentuk sekolah 
instrumental yang mereduksi pembelajaran menjadi kebutuhan 
ekonomi dan administrasi saat ini.

Di sini bisa dilihat dialektika teori pendidikan Marcuse 
muncul sebagai kontradiksi antara Bildung dan masyarakat satu 
dimensi. Masyarakat satu dimensi adalah tatanan sosial yang tidak 
memiliki negativitas, kritik, dan praktik-praktik transformatif. Bagi 
Marcuse, negativitas adalah konsep yang positif karena hanya melalui 
negasi maka kontradiksi sosial dapat diatasi dan kebebasan nyata 
dapat terwujud. Lokus tradisional untuk negativitas ditemukan di 
tingkat antropologis, filosofis, dan politik, namun dalam masyarakat 
satu dimensi, ruang-ruang perlawanan ini bagi Marcuse sama sekali 
terkikis pada tingkat yang mengkhawatirkan. Pandangan Marcuse 
tentang negativitas adalah salah satu kritik pentingnya terhadap 
positivisme dan filsafat analitis (Bertens, 2019).

Dalam hal dimensi antropologis, masyarakat industri 
mempengaruhi setiap aspek pikiran dan badan, mulai dari 
kemampuan intelektual hingga dorongan libidinal manusia. Pada 
awalnya, produksi pabrik memiliki kecenderungan untuk menekan 
kesenangan. Penindasan ini menciptakan ketegangan libidinal 
antara tuntutan kerja yang keras dan brutal dan kebutuhan akan 
kehidupan sensual yang memuaskan, atau menggunakan bahasa 
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Marcuse, ketegangan antara prinsip kinerja dan prinsip kesenangan. 
Prinsip kinerja adalah manifestasi historis dari prinsip realitas 
Freud, yang menekankan persaingan untuk sumber daya yang 
langka dalam masyarakat yang diatur menurut kinerja ekonomi 
pekerja kapitalis (Marcuse 1955, 44).

Dalam masyarakat industri awal, kebutuhan untuk 
melakukan kerja dalam kondisi pabrik yang mengerikan memaksa 
prinsip kesenangan ditekan, dan ini menghasilkan kondisi di mana 
pekerja terasing dari makhluk sensual mereka sendiri (menciptakan 
tubuh kerja di atas tubuh kesenangan). Pekerja anak dan hari kerja 
yang tidak diatur, misalnya, adalah praktik perburuhan yang lumrah 
dalam masyarakat industry (Saeng, 2012). Contoh-contoh kehidupan 
sehari-hari dalam masyarakat industri ini mencerminkan cara 
hidup yang berulang, menjemukan, dan memutilasi yang menurut 
kacamata Marcuse dipercepat oleh pencapaian teknologi dalam 
masyarakat industri maju. Menurut Marcuse, keadaan keterasingan 
dan kesengsaraan seperti itu patut disesalkan; namun, ia membuka 
ruang untuk kritik terhadap struktur represif, yang secara terang-
terangan diakui sebagai hal yang antagonis terhadap kepuasan 
naluriah seseorang.

Dalam masyarakat satu dimensi, kebutuhan sensual, 
keinginan, kesenangan, dan permainan tampaknya berurusan 
dengan dunia komoditas yang menciptakan fondasi biologis baru 
dalam struktur sensual dan naluriah manusia yang mendukung 
kemajuan kapitalisme. Dengan kata lain, prinsip kesenangan 
dipuaskan secara dangkal oleh masyarakat yang sebenarnya 
bertanggung jawab atas degradasi kebutuhan vital yang nyata. 
Sensualitas, menurut Marcuse, mulai kehilangan kualitas oposisi 
dan pembebasannya. “Kebebasan” dan “kebebasan seksual” 
yang dilepaskan dalam masyarakat yang makmur secara harfiah 
“mengubah bumi menjadi neraka” dengan kedok kebahagiaan dan 
surga (Marcuse 1955, xiii).

Pada tingkat disposisi perilaku, kesadaran yang tidak 
menyenangkan dari negativitas, keterasingan, dan kritik digantikan 
dengan “kesadaran bahagia” (happy consciousness) (Marcuse 1964, 
79), yang menerimanya sebagai barang mutlak dan tidak dapat 
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disangkal.4 Kesadaran bahagia menandakan hilangnya pemikiran 
kritis, yang dicapai dengan penghapusan secara simultan dari 
sumber potensial oposisi terhadap masyarakat mapan yang tersedia 
untuk individu, seperti media, bahasa sehari-hari, dan representasi 
estetika (musik, sastra populer, film, dll.). Musik yang paling 
populer, misalnya, tidak hanya merupakan mode hiburan dan 
pemasaran, tetapi juga bersifat politis karena mendorong kesesuaian 
dengan standar kecantikan, akal sehat, dan norma-norma sosial 
kontemporer. Jadi klaim yang melekat dalam konsep kesadaran 
bahagia Marcuse adalah bahwa kegiatan dan praktik budaya yang 
menumbuhkan kemampuan kritis individu dan komunitas telah 
diserap ke dalam totalitas bentuk kapitalisme hiperkonsumtif yang 
melekat dalam gagasan masyarakat makmur. Maka, bagi Marcuse, 
bukan hanya budaya konsumen telah mengasimilasi ranah budaya 
yang berpotensi bertentangan, tetapi juga bentuk-bentuk pemikiran 
negatif dan kritis telah diganti dengan cara berpikir operasional dan 
perangkat nilai-nilai yang menyertainya dalam hal ini: sikap dan 
perilaku konsumen, meningkatnya kesesuaian dengan logika pasar, 
dan kepuasan terhadap militerisasi global.

Marcuse selanjutnya menulis ulang teori psikoanalitik 
Freud dengan menyoroti sejarah kompleks Oedipal (Marcuse, 1964). 
Bagi Freud, disposisi psikologis dasar manusia terbentuk melalui 
pengalaman masa kanak-kanak awal dengan orang tua. Misalnya, 
anak laki-laki membayangkan hubungan ambivalen dengan ayah 
mereka, yang mengganggu kesenangan indriawi yang diperoleh 
dari ibu. Drama Oedipal yang dihasilkan menciptakan perspektif 
kritis tertentu tentang otoritas ayah yang dicintai sekaligus dibenci. 
Pada tingkat individual, drama Oedipal menunjukkan ketegangan 
yang lebih umum antara kebutuhan individu dan prinsip kinerja 

4 Kesadaran bahagia (happy consciousness) adalah konsep yang dikembangkan Marcuse dengan 
mengkalibrasi ulang gagasan terkenal Hegel tentang kesadaran tidak Bahagia (happy unsciousness). 
Dalam fenomenologi jiwa menurut Hegel, kesadaran yang tidak bahagia adalah fase pemikiran 
yang berbeda yang berkembang dalam pengembaraan kesadaran manusia dalam sejarah di mana 
identitas manusia dilumpuhkan melalui pertumbuhan dan pendidikannya sendiri. Meskipun 
mencapai tingkat pengetahuan baru tentang realitas, kesadaran yang tidak bahagia gagal mencapai 
hubungan rekonsiliasi yang lebih besar dengan realitas. Merujuk pada konstruksi Hegel tentang 
kesadaran yang tidak bahagia, kesadaran bahagia Marcuse mempertahankan gejala yang sama 
dari kelumpuhan perjuangan pendidikan namun dengan perbedaan penting: Alih-alih rasa 
ketidaklengkapan, kesadaran bahagia adalah cara berpikir yang tenang yang puas dengan materi 
dan situasi sejarah.
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yang didorong secara sosial dan ekonomi. Dengan kata lain, orang 
pada dasarnya ingin menikmati kesenangan, tetapi pada saat yang 
sama dituntut untuk bekerja, menguras tenaga untuk mencukup 
kebutuhan hidupnya.

Dengan demikian, drama Oedipal mengembangkan 
bentuk-bentuk kepatuhan tetapi sekaligus pemberontakan yang 
menjadi ciri perjuangan manusia di kemudian hari. Fenomen ini 
menyediakan lingkungan “semi-otonom” untuk mengembangkan 
perlawanan terhadap masyarakat yang diatur dalam satu dimensi. 
Dalam kapitalisme maju, peran tradisional drama privat Oedipal 
digantikan oleh sosialisasi langsung. Seperti yang ditulis Marcuse, 
“Model psikoanalitik klasik, di mana ayah dan keluarga yang 
didominasi ayah adalah agen sosialisasi mental, dihancurkan oleh 
pengelolaan langsung masyarakat atas ego yang baru lahir melalui 
media massa, sekolah dan tim olahraga, geng, dll.” (Marcuse, 1969, 
47). 

Jika hubungan seseorang dengan masyarakat pada suatu 
waktu dimediasi melalui lingkup pribadi dan keluarga, maka 
perkembangan psikologis ego diidentikkan dengan tatanan sosial. 
Perbedaan antara individu dan massa menjadi semakin kabur ketika 
ego diidentifikasi secara langsung dengan prinsip realitas yang 
diatur. Ego tidak lagi memiliki kapasitas untuk menolak pesan-
pesan sosial yang dipaksakan dari luar, sehingga terjadi kelahiran 
hal yang negatif (yang kritis) dan produksi pemikiran satu dimensi 
yang seolah-olah positif. Marcuse khawatir bahwa kemenangan 
kesadaran bahagia menghasilkan nihilisme politik, di mana “orang 
tidak dapat menolak sistem dominasi tanpa menolak diri mereka 
sendiri, kebutuhan dan nilai naluriah represif mereka sendiri” 
(Marcuse 1969, 17). 

Gambaran singkat ini menunjukkan pentingnya psikologi 
baru dari sekolah dalam masyarakat satu dimensi, karena jika 
perkembangan psikologis sebagian besar dikondisikan oleh 
lembaga sosial publik daripada unit privat keluarga, maka sekolah 
bertanggung jawab untuk membina baik (a) kepribadian satu 
dimensi atau (b) manusia yang kritis dan multidimensi.
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Bagi Marcuse, pemikiran dialektis memungkinkan manusia 
untuk merumuskan konsep-konsep oposisi yang tidak dapat 
diserap ke dalam bahasa pemikiran satu dimensi dan dibakukan. 
Di sini ketegangan antara “ada” dan “seharusnya”, dan antara 
partikular dan universal tidak menggambarkan begitu banyak cacat 
logika, melainkan kontradiksi yang melekat dalam masyarakat 
secara keseluruhan. Sekarang bahasa satu dimensi menghapus 
kemampuan untuk berpikir melawan status quo. Seperti yang 
dikatakan Marcuse, pikiran “dibersihkan dari yang negatif ’ yang 
tampak begitu besar pada asal-usul logika dan pemikiran filosofis 
telah menjadi pengalaman kekuatan yang menyangkal, menipu, 
memalsukan realitas yang mapan. Melalui eliminasi pengalaman 
ini, upaya konseptual untuk mempertahankan ketegangan antara 
‘ada’ dan ‘seharusnya’, dan menumbangkan seluruh wacana diskusi 
yang mapan atas nama kebenarannya sendiri, juga dihilangkan dari 
semua pemikiran objektif, eksak, dan ilmiah” (Marcuse 1964, 140). 
Tanpa pemikiran negatif, potensi yang terpendam namun tertindas 
dalam realitas sosial akan hilang dan ketidakwajaran masa kini 
menjadi standar untuk mengukur kewajaran argumen filosofis.

Akhirnya, pada tingkat politik, perjuangan kelas tidak 
lagi tampak bagi Marcuse sebagai motor yang dijamin untuk 
mengamankan masa depan kaum sosialis. Marcuse mempertanyakan 
dua dari postulat fundamental Marxisme ortodoks yakni: 
proletariat revolusioner dan krisis kapitalis yang tak terhindarkan. 
Pertanyaannya menjadi: Siapa aktor sosial yang mampu 
mewujudkan transformasi sosial yang emansipatoris? Pencarian 
Marcuse yang tiada henti untuk alternatif gerakan kelas pekerja 
revolusioner menuntut keterlibatan dengan berbagai gerakan sosial 
oposisi. Berlawanan dengan tuntutan Marxisme ortodoks, Marcuse 
memperjuangkan kekuatan minoritas, orang luar, dan intelektual 
radikal yang bebas dan berusaha untuk memelihara pemikiran 
dan perilaku oposisi dengan mempromosikan pemikiran kritis dan 
penolakan umum terhadap bentuk kehidupan agresif dan destruktif 
yang dipromosikan oleh negara maju dan masyarakat kapitalis. Di 
sinilah gagasan-gagasan penting Marcuse dapat menjadi inspirasi 
bagi para pelaku dan praktisi di bidang pendidikan.
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c. Kritik Marcuse terhadap Sistem Persekolahan dan 
Perguruan Tinggi

Marcuse melihat sekolah selalu dalam kaitannya dengan 
dominasi budaya masyarakat satu dimensi.  Marcuse dengan tegas 
menentang praktik pendidikan semacam itu karena mengganti 
hal-hal yang negatif dengan yang positif, dan pada tingkat 
disposisi perilaku dan psikologis, mengganti kesadaran yang 
tidak bahagia (unhappy consciousness) dengan kesadaran bahagia 
(happy consciousness). Membandingkan sekolah satu dimensi 
(sebagai reproduksi sosial) dengan Bildung (sebagai gerakan kritis 
dan rekonstruktif masa depan) memperlihatkan analisis dialektis 
sekolah menurut Marcuse yang sangat menarik (Marcuse, 1964). 

Dalam kuliah tahun 1968 yang disampaikan di Brooklyn 
College (Kellner, Lewis, Pierce dan Cho, 2009), Marcuse berpendapat 
bahwa dalam masyarakat satu dimensi, sekolah telah menjadi 
institusi yang semakin kontradiktif. Di satu sisi, ekonomi 
masyarakat industri maju ditentukan oleh akses dan pengembangan 
pengetahuan yang tidak terbatas sehingga diperlukan sistem 
pendidikan umum yang lebih kuat. Di sini pendidikan menjanjikan 
kesetaraan dan kebebasan akses informasi bagi semua kelas sosial. 
Di sisi lain, ada kebutuhan untuk mengisi pengetahuan dan nalar 
dengan konsep dan nilai segala bidang dari masyarakat yang mapan, 
sehingga membatasi potensi pendidikan umum yang demokratis. 
Ketegangan ini diselesaikan melalui perluasan pendidikan 
profesional (misalnya hadirnya universitas-universitas perusahaan 
seperti DeVry, University of Phoenix, atau di Indonesia Universitas 
Telkom, Universitas Pertamina), tetapi hal ini justru mengorbankan 
mandat etika pendidikan yang lebih mendasar yakni perbaikan 
masyarakat sesuai dengan nilai-nilai demokrasi. 

Dengan demikian, tulis Marcuse, “pendidikan kita 
sesungguhnya sedang sakit” (Kellner, Lewis, Pierce dan Kho, 
2009), dan merupakan bentuk pendidikan anti-edukatif yang 
berkaitan dengan logika pasar dan militer dengan kedok ekspansi 
demokrasi. Di sini teori masyarakat satu dimensi Marcuse dapat 
diartikulasikan dengan gagasan Erich Fromm (1955) tentang 
masyarakat yang tidak waras. Melalui pendidikan, pemikiran satu 
dimensi menjadi penyakit dalam arti ia kehilangan mode nalar 
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dan menjadi indoktrinasi ke dalam keseluruhan cara hidup yang 
menggabungkan kesadaran, ketidaksadaran, dan badan manusia ke 
dalam sistem administrasi total. Ketika pendidikan menjadi semakin 
penting bagi perekonomian-yang membutuhkan masyarakat 
terdidik seperti dokter, pengacara, ilmuwan, teknisi-maka sisi 
kritis dan transformatif pendidikan semakin dikendalikan, yang 
mengarah pada meningkatnya bentuk-bentuk konformitas dan 
represi institusional. Fokus ekstrem pada produksi pengetahuan 
yang “bermanfaat” secara sosial di sekolah, menurut Marcuse, 
adalah hasil dari adopsi sesungguhnya kerangka nilai militeristik 
dan korporat yang bertentangan dengan yang hal humanistik. Bagi 
Marcuse, konsepsi rasionalitas hegemonik yang mengagungkan 
sikap satu dimensi, yang kaku dan netral terhadap realitas ini perlu 
diatasi melalui pendidikan, karena dalam diri individu diilhami 
toleransi terhadap kebutuhan palsu dari masyarakat kapitalis yang 
agresif, destruktif, dan kompetitif. 

Oleh karena itu, penanaman nilai-nilai masyarakat satu 
dimensi yang mapan melalui pendidikan memerlukan komponen 
subjektif yang mengubah potensi emansipatoris pendidikan menjadi 
proses yang mempercepat keterasingan dan standarisasi dalam 
lingkungan belajar individu (Saeng, 2012). Proses ini bagi Marcuse 
dimulai dengan pembentukan cabang ilmu-ilmu manusia ke dalam 
humaniora, yang mempertahankan mode nalar transenden dan kritis, 
dan ilmu-ilmu sosial empiris-positivistik yang berorientasi pada 
organisasi dan pemahaman masyarakat yang rasional dan ilmiah. 
Bagi Marcuse, dominasi ilmu sosial empiris-positivistik di universitas 
disebabkan oleh bentuk pengetahuan yang mandul dan tidak kritis 
yang mempromosikan dan menuntut spesialisasi, profesionalisasi, 
kontrol teknokratis yang lebih besar dan kecenderungan kuat untuk 
memuja model metodologis. Pembelahan disiplin ilmu ini mengarah 
pada pemikiran yang semakin bercabang yang tidak lagi mampu 
mengkonseptualisasikan totalitas hubungan sosial, dan dengan 
demikian tetap murni instrumental. Hasilnya adalah penyakit 
makhluk satu dimensi yang merusak konsep multidimensi Bildung.

Gagagsan Marcuse cukup menonjol ketika menganalisis 
ketegangan antara negara kesejahteraan (welfare state) dan negara 
peperangan (warfare state) pada tahun enam puluhan dan tujuh 
puluhan. Ini terlihat dari dua kebijakan yang kontradiktif di 
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Amerika yakni A Nation at Risk dan No Child Left Behind, (keduanya 
menyerukan “kesempatan pendidikan yang sama”) namun berada di 
bawah logika persaingan kapitalis dan birokrasi negara instrumental. 
Kebijakan federal yang birokratis seperti ini berkaitan dengan 
kesetaraan dalam bahasa perang dingin dan dominasi sosial melalui 
standar pendidikan. Faktanya, ketegangan yang dirasakan Marcuse 
pada akhir tahun enam puluhan dan awal tahun tujuh puluhan telah 
mulai diatasi dengan wacana tentang negara kesejahteraan dan 
kebangkitan negara dari perang agresif di mana represi pendidikan 
bahkan lebih akut daripada di negara-negara lain (Giroux 2007). 

Atas dasar itulah maka kritik Marcuse menjadi titik tolak 
untuk berteori tentang tren pendidikan yang saat ini semakin gencar 
dengan standardisasi satu dimensi. Dari ketegangan yang tidak dapat 
didamaikan ini, Marcuse berteori tentang gagasan baru tentang 
pendidikan. Berbeda dengan pemikir kiri radikal lain pada waktu 
itu, Marcuse menolak gagasan tentang penghapusan universitas 
atau sekolah umum sebagaimana yang digagas oleh Ivan Illich dalam 
karyanya Deschooling Society (1970). Marcuse menggunakan istilah 
“pembaharuan sekolah” (reschooling) (Kellner, Lewis, Pierce dan 
Cho, 2009, p. 43). Memang, bagi Marcuse, mahasiswa dan institusi 
pendidikan tinggi hendaknya menjadi corong penolakan terhadap 
masyarakat satu dimensi yang mempromosikan standarisasi di 
sekolah dan universitas. 

Pandangannya tentang universitas dalam masyarakat 
kapitalis maju tidak sepenuhnya negatif, seperti yang umumnya 
diasumsikan; karena pada kenyataannya, pendekatan teoretisnya 
dalam teori kritisnya tentang masyarakat, sesungguhnya bersifat 
dialektis, sebagaimana yang disampaikan dalam ceramah tentang 
pendidikan, juga dalam interaksinya dengan mahasiswa yang 
memperjuangkan tatanan masyarakat demokratis (Students 
Democratic Society = SDS) serta Proyek Pendidikan Radikal yang 
diusulkannya. Demikian juga dengan keseluruhan hidupnya sebagai 
pendidik dan aktivis radikal yang terlibat dengan gerakan mahasiswa. 
Publikasi Marcuse pada pertengahan 1960-an berhubungan dengan 
kebangkitan SDS, gerakan antiperang, dan kelompok-kelompok 
yang secara kolektif dikenal sebagai Kiri Baru (New Left) (Kellner 
2005). 
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Marcuse sangat tertarik dengan kritik dan rekonstruksi 
pendidikan serta menemukan bagaimana universitas dan sekolah 
dapat digunakan sebagai wahana perubahan sosial progresif. Contoh-
contoh ini tidak hanya menunjukkan komitmen Marcuse tentang 
“pembaharuan sekolah” (reschooling), tetapi juga komitmennya 
terhadap kritik. Marcuse tidak pernah meninggalkan proyek teori 
kritis bahkan ia menganjurkan intervensi aktivis. Keterlibatan 
Marcuse dengan universitas tidak terbatas hanya pada beberapa 
kampus besar dan beberapa kelompok mahasiswa radikal. Dalam 
konteks meningkatnya represi dan kekerasan negara, Marcuse 
mengatakan bahwa di bawah kondisi integrasi represif, perubahan 
dalam emansipasi individu menjadi tugas kelompok pendidikan 
kecil, politik dan psikologis dalam satu kesatuan, mempraktikkan 
pendidikan mandiri, dan melawan pendidikan resmi. Sebagai 
pendidikan politik, pekerjaan ini sebagian besar bertujuan untuk 
menghilangkan misteri dan rasa percaya diri dari Marxisme dalam 
teori dan praktik. Sebagai pendidikan psikologis, pekerjaan ini bukan 
difokuskan pada pelepasan Ego dan Id, frustrasi, dan jiwa manusia 
yang terbelenggu tetapi pada otokritik jiwa manusia, yakni belajar 
membedakan antara kebutuhan dan kepuasan yang membebaskan 
pada lingkungan sosial dengan mereka yang merusak diri sendiri 
atau menghalangi pembebasan. Juga belajar membedakan antara 
perilaku yang mereproduksi kemapanan dalam diri manusia dan 
perilaku yang benar-benar bersifat emansipatoris yang berjuang 
untuk moralitas pembebasan yang mengatasi diri manusia (Marcuse, 
1976 dikutip dari Kellner, Lewis, Pierce dan Cho, 2009).

Poin Marcuse di sini adalah agar siswa secara kolektif 
mengembangkan praktik dekolonisasi realitas objektif yang 
terinternalisasi dalam masyarakat satu dimensi. Dengan kata lain, 
Marcuse berpendapat bahwa pendidikan adalah politik dalam 
inti psikologis individu. Status quo yang represif dan irasional 
dari masyarakat satu dimensi telah mempolitisasi subjek, dengan 
lembaga pendidikan menjadi aktor kunci dalam proses ini. Karena 
itu, Marcuse mengingatkan bahwa pembebasan harus tetap ada 
dalam kapasitas kritis untuk memahami kecenderungan progresif 
dan konservatif di sekolah, universitas, dan gerakan mahasiswa.
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Keseluruhan analisis dialektis Marcuse tentang sekolah 
pada akhirnya mengerucut dalam serangkaian kontradiksi lain yang 
lebih tinggi yang ada antara revolusi dan pendidikan. Seperti yang 
dikatakan Marcuse dalam pidatonya tahun 1975 di Berkeley, “Kita tidak 
dapat mengubah tujuan pendidikan tanpa mengubah masyarakat 
yang menetapkan tujuan-tujuan ini,” namun pada saat yang sama 
“Kita tidak dapat menunggu revolusi.” (Kellner, Lewis, Pierce, dan 
Cho, 2009, p. 39). Dengan demikian, pendidikan diperlukan tetapi 
tidak pernah dengan sendirinya merupakan jawaban lengkap untuk 
masalah ketimpangan sosial, rasisme, klasisme, imperialisme, dan 
seksisme. Di sini komentar Marcuse mengutip komentar Marx, 
yang pernah menyatakan, “Di satu sisi, perubahan keadaan sosial 
diperlukan untuk membangun sistem pendidikan yang tepat; tapi di 
sisi lain, sistem pendidikan yang tepat diperlukan untuk membawa 
perubahan keadaan sosial....” (Marx 1975, 32). 

Titik awal memperkenalkan gagasan pendidikan 
emansipatoris ini adalah pembelaan Marcuse terhadap salah satu 
muridnya yang paling terkenal dan berpengaruh, Angela Davis. 
Setelah dia dipenjara karena hubungannya dengan George Jackson, 
Marcuse membelanya dalam sebuah pernyataan pada tahun 1971, 
dengan menegaskan bahwa Angela Davis adalah seorang siswa yang 
luar biasa bukan hanya karena kecerdasannya dan keinginannya 
untuk belajar, tetapi juga karena dia memiliki kepekaan, kehangatan 
manusia yang tanpanya semua pembelajaran dan semua pengetahuan 
akan tetap “abstrak”, dan tidak relevan. Angela mempelajari apa 
yang terus-menerus dibicarakan oleh para filsuf besar: kebebasan 
manusia, martabat manusia, kesetaraan, keadilan dan bagaimana 
hubungan manusia dan masyarakat manusia harus didasarkan pada 
gagasan-gagasan ini. Dia memahami apa yang dipahami oleh setiap 
siswa yang baik bahwa ide-ide hebat tidak ada artinya kecuali jika 
mereka lebih dari sekadar “ide”, sekadar “nilai” yang harus dianut di 
ruang kelas, di gereja, dan oleh para politisi.

Angela adalah guru yang sangat baik, dia menolak untuk 
memperlakukan ide-ide pembebasan peradaban Barat hanya 
sebagai materi dalam buku pelajaran, sebagai bahan untuk ujian 
dan gelar. Baginya, ide-ide itu hidup dan harus menjadi kenyataan. 
Jadi dia tidak bisa membatasi dirinya di ruang kelas, pada formasi 
dan isolasi kampus yang relatif sama: dia mendapatkan kebenaran 
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di luar: dia memprotes, dia berdemonstrasi, dia mengatur, dan dia 
tidak menyembunyikan afiliasi politiknya (Marcus 1971 dikutip dari 
Kellner, Lewis, Pierce dan Cho, 2009).

Dari contoh khusus ini, kita dapat belajar banyak tentang 
apa yang dihargai Marcuse pada siswa dan guru pada umumnya. 
Pertama, pada Angela Davis, Marcuse melihatnya sebagai seorang 
siswa yang sangat terhubung dengan materi pelajaran dengan cara 
yang sangat pribadi dan politis. Dalam arti tertentu, Davis tidak hanya 
mengembangkan kapasitas intelektualnya tetapi juga kapasitas 
afektifnya.  Kedua, sebagai seorang guru, Davis bukan hanya seorang 
propagandis kiri. Sebaliknya, melalui analisis dialektika terhadap 
kontradiksi konstitutif dalam masyarakat yang melibatkan kelas, ras, 
gender, seksualitas, dan cara produksi, muncullah kritiknya ini. Jadi, 
pendidikan bukan hanya tentang indoktrinasi politik—yang berarti 
hilangnya pemikiran kritis—melainkan tentang pemeriksaan 
bersama tentang bagaimana kebebasan formal kapitalisme akhir 
menghasilkan ketegangan yang tidak dapat didamaikan. Ketiga, 
sebagai guru, Davis tidak hanya aktif di dalam kelas tetapi juga di 
luar kelas, terlibat dalam demonstrasi politik melawan penindasan. 
Dengan demikian pendidikan sebagai aktivisme mulai mengaburkan 
garis demarkasi antara kampus dan jalanan, memperluas pengertian 
pendidikan melampaui batas “sekolah”. 

Berbeda dengan Plato, yang mendirikan universitas sebagai 
tempat pengasingan dan isolasi, Davis malah kembali ke model 
Socrates di mana universitas terletak di jalan-jalan polis dan 
pendidik adalah intelektual publik. Langkah seperti itu berisiko, 
Davis akhirnya kehilangan pekerjaannya di UCLA dan Marcuse 
yang memihak mahasiswa dalam tindakan pembangkangan sipil, 
dikritik habis-habisan dan terus-menerus diserang oleh pihak kanan 
(Kellner 2005). 

Namun prinsip utama pendidikan bagi Marcuse adalah 
komitmen etis terhadap teori kritis dan praktik transformatif yang 
menghubungkan teori dan praktik, pendidikan dan kemajuan 
sosial. Dari diskusi tentang kiat Marcuse untuk reschooling, kita 
menemukan gagasan pentingnya bahwa transformasi masyarakat 
didasarkan pada “pendidikan manusia seutuhnya” atau realisasi 
individu multidimensi (Kellner 1984). Seperti para ahli teori 
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pendidikan lainnya, dari Jean Jacques Rousseau hingga John 
Dewey, Marcuse melihat pentingnya kebutuhan untuk mengatasi 
perkembangan interaktif semua aspek kehidupan manusia dari 
pengenalan indera dan tubuh hingga rasionalitas kritis.

Visi Marcuse tentang manusia multidimensi adalah 
upaya langsung untuk menumbangkan logika pemusnahan diri 
dalam dunia satu dimensi. Muncul kepekaan baru yang menolak 
kebutuhan palsu yang dibangun oleh masyarakat satu dimensi dan 
mempromosikan kebutuhan akan cinta, komunitas, kesehatan, 
perdamaian, dan perspektif ekologi yang berakar pada sifat manusia 
yang dimediasi secara historis. Maka pendidikan bagi Marcuse 
adalah untuk pembebasan, yang melibatkan pembebasan dari 
penindasan pada tingkat naluriah, politik, dan filosofis. Pendidikan 
hendaknya menyasar pada kebutuhan individu dan sosial yang nyata 
dan mengembangkan praktik yang melawan kekerasan dan agresi 
dari masyarakat mapan. 

Teori pendidikan Marcuse sangat radikal karena pendidikan 
tidak boleh hanya menumbuhkan keinginan baru untuk kebebasan 
(dan dengan demikian berfungsi pada tingkat simbolis) atau 
kebiasaan demokratis (seperti dalam pragmatisme Dewey), 
melainkan “sensibilitas baru” dan “rasionalitas libidinal” yang 
didasarkan pada “kebutuhan biologis baru.”(Marcuse, 1969). Di sini 
Marcuse mungkin dikritik sebagai orang yang menelan bulat-bulat 
gagasan Heideggerian tentang otentisitas atau terpapar pada kritik 
postmodern tentang esensialisme. 

Bahkan jika gagasan Marcuse tentang “kediktatoran 
pendidikan” (1965) mungkin berorientasi secara demokratis dan 
dengan demikian bertentangan dengan visi Platonis, maka ia tidak 
cukup berteori tentang otoritas, membiarkannya terbuka untuk 
banyak kritik dari kanan dan kiri. Namun pada saat yang sama, 
tantangan Marcuse tetap provokatif dalam arti bahwa pendidikan 
harus berfungsi untuk mengungkap bagaimana norma dan nilai 
sosial satu dimensi menembus aspek yang paling “alami” dari 
keberadaan badan manusia dan kebutuhannya. 

Reschooling harus mempengaruhi semua aspek desain 
kurikulum, pedagogis, dan evaluasi pendidikan. Humaniora mesti 
dihargai sama proporsi dengan sains untuk mengembangkan gagasan 
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utuh tentang pengalaman manusia. Seni, misalnya, memupuk indra, 
imajinasi, dan aspek aksiologis akal. Praktik estetis menjanjikan 
kebahagiaan di luar budaya afirmatif. Seperti yang berulang kali 
ditekankan Marcuse, keindahan estetika adalah penolakan besar 
masyarakat satu dimensi, budaya afirmatif, dan dunia kapitalisme 
yang terkomodifikasi. 

Dalam sebuah wawancara dengan Richard Kearney, Marcuse 
secara ringkas merangkum gagasannya tentang pendidikan 
estetika. Menurutnya, pendidikan estetika bertujuan: (1) untuk 
meniadakan masyarakat kita saat ini, (2) untuk mengantisipasi tren 
masyarakat masa depan, (3) untuk mengkritik tren yang merusak 
atau mengasingkan, dan (4) untuk memperlihatkan ‘gambar’ yang 
kreatif dan tidak mengasingkan” (Kellner 2006, 228). Seni memberi 
bentuk pada prinsip realitas baru di luar batas prinsip kinerja satu 
dimensi dengan mengantisipasi bentuk “keadilan puitis” tertentu 
(Marcuse 1969, 43) di mana realitas dituduh karena kejahatannya 
dan ditebus melalui rekonstruksi imajinatif. Maka, keindahan 
dan dimensi estetika memiliki fungsi radikal atau revolusioner, 
mendorong perkembangan kebutuhan nyata, vital, dan sensual dan 
tindakan inspirasi yang melampaui kondisi saat ini. 

Kunci untuk memahami teori estetika Marcuse terletak pada 
keyakinan bahwa kebenaran seni terletak pada bentuknya bukan pada 
konten spesifiknya. Dengan demikian seni membebaskan indera dari 
yang diberikan dengan menciptakan bentuk representasi estetika 
baru, bukan melalui konten politik yang terang-terangan. Bagi 
Marcuse, lukisan kubisme5 tentang kehidupan diam sama politisnya 
dengan foto pemogokan serikat pekerja, karena memungkinkan 
cara lain untuk melihat dunia yang terfragmentasi dan multi wajah. 
Bahkan, otonomi kubisme yang bagi Marcuse mengungkapkan 
fungsi seni yang paling politis, dalam arti ia meradikalisasi persepsi, 
justru mempromosikan visi alternatif tentang realitas daripada 
sekadar menyampaikan pesan politik. “Dalam pengertian ini,” 
tulis Marcuse, “seni adalah bentuk estetika yang mengungkapkan 
dimensi realitas yang tabu dan tertekan yakni aspek pembebasan” 
(Marcuse, 1978, p. 19).

5 Kubisme adalah sebuah gerakan seniavant-gardeabad ke-20 yang dirintis oleh Pablo Picasso 
dan Georges Braque. Gerakan seni ini membuat revolusi dalam lukisan dan pahatan Eropa, dan 
menginspirasi gerakan sejenis dalam musik dan sastra.
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Dalam pandangan Marcuse, sejarah politik harus menjadi 
komponen penting bagi kurikulum humaniora. Dalam kelas-kelas 
kritis Marcuse, siswa hendaknya didorong untuk meneliti sejarah 
perjuangan global melawan eksploitasi. Ini merupakan sejarah dari 
bawah, sejarah perjuangan kaum tertindas. Oleh karena itu, sejarah 
tandingan terhadap dominasi penguasa harus diajarkan, dalam 
hal ini sejarah yang menggerakkan kaum marjinal ke tengah dan 
dalam prosesnya memberikan model-model yang memungkinkan 
bagi terwujudnya bentuk-bentuk perbedaan pendapat politik 
di masa depan. Sejarah ini seharusnya tidak hanya mencakup 
perjuangan kelas (seperti dalam perspektif Marxian klasik) tetapi 
juga bentuk-bentuk perjuangan yang baru termasuk perlawanan 
antipatriarkal dan antirasis. Maka pendidikan sebagai analisis 
sejarah perlu melakukan kajian kritis terhadap eksploitasi, dominasi, 
dan penindasan yang muncul dari dalam proyek pencerahan dan 
industrialisasi modernis.

Selanjutnya, sains harus dipikirkan kembali dalam kaitannya 
dengan kebutuhan manusia dan kebaikan sosial. Daripada 
memodifikasi ilmu pengetahuan untuk kepentingan perusahaan, 
pendidikan teknis harus berorientasi politis menuju emansipasi. 
Sains dan teknologi baru bagi Marcuse harus dimulai dengan 
“mendorong pembebasan sains dari penyalahgunaannya untuk 
eksploitasi, penghancuran, dan dominasi”. Jadi, ketimbang mencela 
sains dan wawasannya, Marcuse menekankan modalitas tak ternilai 
yang ditawarkan sains untuk memahami realitas, yang harus 
berada di garis depan setiap proyek pendidikan guna memproduksi 
kebebasan. Dia menjelaskan dalam pidato di Universitas Berkeley 
bahwa kaum empiris tidak hanya mempelajari fakta dan bagaimana 
menafsirkannya tapi juga mempelajari semua fakta, terutama yang 
biasanya disembunyikan atau kabur tentang realitas. 

Transformasi kualitatif dari fakta dan pengetahuan yang 
dihasilkan di universitas merupakan aspek penting dari filosofi 
pendidikan Marcuse di mana sains dan teknologi tidak hanya 
membentuk kehidupan sosial dan budaya manusia, tetapi juga 
lingkungan historis objektif dari mana mereka dilahirkan. Marcuse 
tidak pernah goyah dalam pandangannya bahwa sains dan teknologi 
memberikan potensi untuk menghapus jerih payah dan kelangkaan 
manusia. Memang, dalam One-Dimensional Man-nya, yang secara 
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luas dianggap sebagai karyanya yang paling pesimistis, Marcuse 
menyarankan bahwa masyarakat alternatif harus dimulai dengan 
rekonstruksi ilmu pengetahuan dan teknologi yang emansipatoris. 

Di bagian terakhir One-Dimensional Man, dalam artikel 
berjudul “The Chance of the Alternatives,” Marcuse sebenarnya 
menunjukkan perlunya transformasi nilai-nilai kemanusiaan 
dengan sains dan teknologi, yang merupakan tema yang tetap 
menjadi pusat karyanya. Mengembangkan teknik pembebasan 
dengan teknologi manusia sebagai lawan dari teknik penghancuran 
dan dominasi adalah salah satu perhatian utama Marcuse. Dengan 
demikian, rekonfigurasi khusus Bildung oleh Marcuse tidak terletak 
semata-mata melalui humaniora, tetapi di dalamnya terkandung visi 
yang kuat tentang filosofi pembebasan yang secara dialektis terkait 
dengan estetika, politik, dan sejarah.

Aspek desain kurikuler Marcuse ini mungkin dapat 
dipahami dengan lebih baik ketika kita mengaitkannya dengan filsuf 
pendidikan terkenal lainnya yang mengembangkan kritik serupa 
terhadap pengetahuan ilmiah yakni John Dewey. Dewey terkenal 
karena kritiknya terhadap pemikiran dan praktik ilmiah industri 
dan hubungannya dengan praktik pendidikan tradisional, dengan 
demikian membantu mengkritisi pendidikan satu dimensi dalam 
kaitannya dengan sejarah reformasi pendidikan di Amerika Serikat. 
Selain itu, dengan menempatkan teori pendidikan Marcuse dalam 
kaitannya dengan Dewey, maka dapat dibuat hubungan antara 
pengetahuan ilmiah dan pengembangan individu dalam lingkungan 
belajar.

Bagi Dewey (1915), pengetahuan yang dibakukan 
(standardized knowledge) sebagian besar disebabkan pengaruh 
kapitalisme industri pada organisasi dan isi pendidikan. Model 
pendidikan industri memberi sinyal kepada Dewey tentang 
penguatan pengetahuan antidemokrasi yang semakin membentuk 
model pendidikan dominan di Amerika Serikat. Ini menyebabkan 
semakin terdistorsinya potensi emansipatoris liberalisme yang ingin 
diperbaiki. Efek ilmu pengetahuan industri pada kurikulum sekolah 
sangat meresahkan bagi Dewey karena bertentangan dengan teori 
pengetahuan holistiknya, yang membutuhkan keterlibatan progresif 
yang konstan dengan masyarakat dan budaya yang mengarah pada 
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kebebasan manusia yang lebih besar dan warga negara yang lebih 
terdidik.

Teori pendidikan satu dimensi Marcuse dan kritik Dewey 
terhadap pendidikan industri adalah titik temu yang secara kritis 
menilai pertumbuhan dan kemajuan model standar pendidikan 
dalam masyarakat teknologi. Tren terbaru dalam pendidikan 
seperti ujian (testing) berisiko tinggi dipahami sebagai tahap baru 
satu dimensi dalam medan pendidikan Amerika Serikat. Namun, 
pendidikan satu dimensi juga menunjukkan erosi lebih lanjut dari 
apa yang dilihat Dewey sebagai krisis ganda liberalisme di abad 
kedua puluh yakni penekanan yang berlebihan pada ekonomi 
individualisme dan kegagalan untuk melihat bagaimana ini 
menyusun organisasi totalitas sosial dan budaya. 

Teori pendidikan dan pengetahuan Marcuse, berbeda dengan 
proyek Dewey yang merekonstruksi liberalisme melalui pendidikan 
demokratis, menawarkan kerangka teoretis yang kuat untuk 
melihat produksi pengetahuan dan individu di zaman peningkatan 
standarisasi pendidikan. Meskipun tidak melihat liberalisme 
sebagai posisi politik yang diinginkan karena hubungannya dengan 
individu borjuis dan perannya dalam melegitimasi kapitalisme 
dan imperialisme (Marcuse 1968), teori pendidikan kritis Marcuse 
menantang kita untuk memikirkan kembali pendidikan demokrasi 
di saat semakin sedikit ruang untuk jarak kritis dan alternatif yang 
ada. Dengan tetap setia pada analisis dialektika Marcuse tentang 
masyarakat dan budaya dan kritik Dewey terhadap sekolah industri, 
kita ditantang untuk menilai cara-cara di mana dapat merevisi 
pendidikan dengan keuntungan materi dan ilmiah yang lebih besar 
(Kellner, 2004).

Singkatnya, semua mata pelajaran akademik perlu 
direstrukturisasi menuju tujuan demokratis: Sains tidak bisa hanya 
menjadi pengetahuan dan tindakan instrumental, tetapi harus 
memasukkan ke dalam konsepsi dan praktik gagasan tentang 
kebaikan publik; sejarah harus mencakup sejarah penindasan 
dan perlawanan; sosiologi harus menghasilkan pengetahuan 
yang berguna bagi kaum tertindas; dan ekonomi dalam visi 
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Marcusian harus mencakup dimensi politik di luar perhitungan 
matematis sederhana dari pasar. Orientasi ini bukanlah penolakan 
terhadap objektivitas pendidikan melainkan penolakan terhadap 
netralitas palsu yang mendukung objektivitas. Netralitas 
semacam itu hanya menutupi nilai-nilai masyarakat satu dimensi 
yang mendasari objektivitas akademi. Marcuse (Kellner, Lewis, 
Pierce dan Kho, 2009) secara eksplisit memusatkan perhatian 
pada materi pelajaran akademis, sementara Paulo Freire (1970) 
manawarkan bentuk pendidikan tertentu (dialogis dan pengajuan 
masalah) untuk membangun pedagogi yang memperjuangkan 
kebebasan, mengubah siswa menjadi peserta aktif dalam produksi 
pengetahuan, mempermasalahkan gagasan netralitas pendidikan, 
dan menekankan peningkatan kesadaran kritis dan transformasi 
sosial serta aktivisme.

Kurikulum juga harus menumbuhkan kemampuan kritis 
untuk menemukan kecenderungan reaksioner dan fasis dalam 
tren politik saat ini. Etika pendidikan yang menghubungkan 
Marcuse erat dengan model pendidikan anti-fasis Adorno sendiri. 
Kecenderungan-kecenderungan ini termasuk rasisme pemberontak, 
nasionalisme, imperialisme, militerisme, dan peningkatan kekerasan 
dan agresi sosial. Berpikir melawan peningkatan fasisme dan 
imperialisme adalah bentuk berpikir kritis dan mempertanyakan 
semua perbedaan yang tampaknya “alami” atau normatif antara 
apa yang dianggap baik atau buruk menurut standar masyarakat. 
Dengan kata lain, norma-norma ekonomi politik masyarakat dan 
pengkondisian historisnya harus ditekankan. Bagi Marcuse hal ini 
lebih dari sekadar mengupas lapisan kebohongan yang ditemukan 
dalam propaganda politik (Kellner, 2005). 

Dengan demikian, pemikiran dialektis yang bertentangan 
dengan fasis satu-dimensi mencakup baik analisis disinformasi 
politik, tetapi juga analisis tentang bagaimana kebohongan-
kebohongan ini sendiri merupakan kebenaran masyarakat satu 
dimensi. Maka ketidaksadaran politik tidak tersembunyi di balik 
layar palsu melainkan tersembunyi di depan mata dalam bahasa 
yang telah menyerap ke dalam bentuk oposisinya sendiri (Marcuse 
1964, 90). Dengan demikian, mandat pendidikan Marcuse untuk 
memerangi fasisme juga merupakan pencarian bahasa negasi yang 
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mampu mengartikulasikan kritik. Bahasa seperti itu tidak hanya 
dapat direduksi menjadi bahasa akademis. Sebaliknya, Marcuse 
menemukan sumber untuk bahasa tandingan ini dalam budaya 
pemuda dan dalam praktik murid-muridnya.

Secara keseluruhan, kurikulum pendidikan Marcuse yang 
diradikalisasi dapat dilihat sebagai bentuk standar tanpa logika 
instrumental standardisasi. Dengan kata lain, Marcuse berpendapat 
bahwa posisi normatif didasarkan pada peningkatan kebebasan 
politik dan kepekaan demokratis ketimbang pada dominasi militer 
dan pencatutan kapitalis. Akibatnya, Marcuse tidak mempolitisasi 
kurikulum, melainkan menunjukkan sifat politik yang inheren dari 
pengajaran dan pembelajaran.

Pendidikan dan pengajaran harus diresapi dengan komponen 
eksistensial yakni kebutuhan untuk komitmen pada perjuangan 
sosial. Marcuse bergerak dari kognisi dan perkembangan sensual 
menuju perkembangan etis, dan dengan langkah inilah teorinya 
mungkin paling kontroversial, mengingat penolakan yang jelas 
terhadap etika dalam masyarakat instrumental dan satu dimensi 
kita. Seperti yang dikemukakan Horkheimer dan Adorno dalam 
Dialectic of Enlightenment (2002), pencerahan telah menjadi bentuk 
instrumental dari nalar yang terlepas dari pertanyaan etis mengenai 
tujuan perkembangan teknologi. Dengan demikian, gerakan 
eksistensial Marcuse menuju pilihan untuk memperjuangkan 
kebebasan melawan kebutuhan palsu masyarakat satu dimensi 
menyerang inti dialektika pencerahan itu sendiri. Kemampuan 
untuk berpikir negatif harus menjadi bentuk tindakan yang bergerak 
menuju transformasi hubungan sosial melalui aktivisme di berbagai 
bidang yang saling berhubungan. Maka pendidikan progresif 
dan transformatif sosial membantu mempersiapkan siswa untuk 
menghadapi dan bertindak melawan ketidakadilan. Pembangkangan 
sipil menuntut bahwa apa yang masyarakat anggap “baik” harus 
dinegasikan dengan benar sebagai apa yang sesungguhnya “buruk” 
dalam kaitannya dengan demokrasi dan pembebasan pribadi. 

Marcuse mengingatkan bahwa pendidikan semacam ini 
dapat mengurangi penghalang yang memisahkan ruang kelas dari 
kenyataan di luar. Ini dapat mempromosikan pembangkangan sipil. 
Bahkan dapat dianggap ‘tidak demokratis’ dalam hal demokrasi 
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yang mapan”. Pembangkangan sipil dapat mencakup banyak bentuk. 
Misalnya, Marcuse terus-menerus menekankan bahwa siswa harus 
mengambil alih pendidikan mereka sendiri dan menuntut agar 
kurikulum berubah untuk memenuhi kebutuhan “sensibilitas baru.” 
Sama seperti para pekerja harus mengendalikan alat-alat produksi, 
demikian pula bagi Marcuse siswa dan guru harus mengendalikan 
alat-alat produksi intelektual: universitas-universitas.

Sederhananya, filosofi pendidikan Marcuse adalah obat 
melawan penyakit. Namun obat ini tidak dapat menjadi suatu 
bentuk terapi yang diberikan dalam norma-norma masyarakat 
satu dimensi. Di sini paralel antara kritik Marcuse terhadap terapi 
psikoanalitik dan kritiknya terhadap sekolah satu dimensi menjadi 
jelas. Terkait pendidikan, dapat dilihat bahwa bagi Marcuse 
sekolah justru merupakan alat untuk mewariskan penyakit sosial 
dari generasi ke generasi. Dia menyamakan pendidikan dengan 
indoktrinasi ke dalam dunia satu dimensi yang tidak menyisakan 
ruang bagi kemungkinan negasi revolusioner. Di sini pengetahuan 
hanya menjadi “apa adanya,” dan untuk dididik harus direduksi 
sesuai dengan standar produksi pengetahuan dan penyesuaian sosial. 
Pengetahuan menjadi ketidaktahuan dalam bidang pendidikan satu 
dimensi. 

Pendidikan modern yang diwarnai dengan masuknya 
pengaruh-pengaruh manajemen modern dalam penyelenggaraan 
Pendidikan tentu saja tidak terhindarkan dari kritik pemikiran 
Marcuse. Pendidikan modern ditandai dengan standarisasi jelas 
dianggap sebagai salah satu corong untuk membentuk masyarakat 
yang satu dimensi. Standarisasi memiliki akibat pada adanya 
keseragaman yang sesungguhnya di balik itu tersimpan motif-motif 
penindasan dari kelompok atau pihak tertentu entah disadari atau 
tidak. Jika standarisasi itu dalam rangka pemenuhan kebutuhan 
industri dan para kapitalis maka jelas standarisasi pendidikan akan 
tetap melanggengkan kekuasaan industri dan para kapitalis untuk 
tetap menciptakan kelas-kelas pekerja dalam melayani kepentingan 
mereka.



34

Covid-19: Bonum atau Malum?Diskursus Sosial Humaniora
BUNGA RAMPAI

d. Pembelajaran Daring dalam Kaca Mata Teori Kritis Marcuse

Istilah pembelajaran daring (e-learning) menurut Ally 
(2004), lazim digunakan beberapa modus pembelajaran berikut: 
pembelajaran melalui internet, pembelajaran jaringan, pembelajaran 
dunia maya, pembelajaran yang berbantuan komputer, pembelajaran 
jarak jauh, pembelajaran berbasis web, dan sebagainya. Semua 
pengertian ini mengisyaratkan bahwa siswa berada pada suatu 
tempat yang jauh dari guru atau pengajar, dengan demikian siswa 
menggunakan beberapa bantuan teknologi (biasanya komputer) 
untuk mengakses materi pembelajaran dan melalui teknologi 
itu pula siswa dapat berinteraksi dengan guru atau bahkan siswa 
lainnya. 

Carliner (2004) mendefinisikan e-learning sebagai materi 
pendidikan yang disajikan pada suatu komputer. Khan (dalam 
Ally 2004) mendefinisikan pembelajaran e-learning sebagai suatu 
pendekatan inovatif untuk menyampaikan pembelajaran kepada 
audiens di daerah-daerah terpencil dengan menggunakan internet 
sebagai medium. Namun demikian, e-learning mencakup lebih dari 
sekedar presentasi dan penyampaian materi dengan menggunakan 
web. Ally (2004) mendefinisikan e-learning sebagai penggunaan 
internet untuk mengakses materi pembelajaran; untuk berinteraksi 
dengan isi pembelajaran, instruktur, dan siswa lain; dan untuk 
mencapai dukungan selama proses pembelajaran guna mencapai 
pengetahuan tertentu, untuk mengkonstruk makna pribadi, dan 
untuk berkembang dari pengalaman belajar. Dari beberapa definisi 
di atas, jelas bahwa pembelajaran daring (e-learning, online learning) 
adalah modus pembelajaran menggunakan media daring untuk 
penyampaian pembelajaran di mana interaksi antara siswa dan guru 
berlangsung menggunakan media. 

Pada masa kehidupan Marcuse, modus pembelajaran 
jarak jauh sudah berkembang cukup lama dengan memanfaatkan 
teknologi, mulai dari teknologi surat-menyurat sampai kepada 
teknologi radio dan televisi dan internet. Dari penelusuran terhadap 
karya-karya Marcuse hampir tidak ditemukan adanya kritik atau 
ulasan spesifik tentang modus pembelajaran jarak jauh, apalagi 
pembelajaran daring. Pembelajaran daring baru berkembang 
menyusul revolusi dalam dunia teknologi komputer dan integrasi 
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dengan teknologi telekomunikasi yang terjadi secara masif dan luas 
pada tahun 1990an, jauh setelah Marcuse wafat pada tahun 1979. 
Oleh karena itu wajar, modus pembelajaran ini lolos dari sorotan 
dan kritik Marcuse. Namun demikian, karena pembelajaran jarak 
jauh dan juga pembelajaran online termasuk bagian dari teknologi 
modern maka kritik-kritik Marcuse tentang masyarakat dan 
peradaban modern mendapatkan relevansinya.

Sebagaimana dikatakan Pierce (2009) di antara para pemikir 
Mashab Frankfurt generasi pertama, Herbert Marcuse-lah yang 
tanpa henti mempelajari peran teknologi dan dampaknya terhadap 
peradaban. Baginya, momen sejarah masyarakat industri maju secara 
unik ditandai dengan pemanfaatan dan pembentukan teknologi 
manusia melalui aparatus produksi kapitalis. Hal ini memperluas 
serangkaian hubungan sosial dan budaya sekaligus memenjarakan 
dan melemahkan. Di bawah masyarakat kapitalis, teknologi dan 
ilmu pengetahuan, bagi Marcuse, dipandang sebagai bentuk-
bentuk budaya yang memajukan pertumbuhan nalar instrumental 
yang seolah-olah merupakan pembebasan manusia. Namun ia 
menekankan bahwa ilmu pengetahuan dan teknologi sama sekali 
bukan kegiatan netral atau apolitis, karena keduanya berkontribusi 
dan mempercepat menurunnya kapasitas individu untuk menguasai 
perspektif kritis atas kondisi-kondisi yang ada yang mendukung 
masyarakat maju. 

Segenap usaha manusia untuk meningkatkan mutu 
kehidupan bagi Marcuse tidak dapat dilihat sebagai suatu yang hanya 
dilandasi oleh motivasi yang luhur. Dalam bidang pendidikan, usaha-
usaha untuk meningkatkan mutu pendidikan yang dilakukan secara 
sistemik patut dicurigai sebagai bagian dari mekanisme penindasan 
terselubung. Penindasan ini kemudian dapat melanggengkan dan 
menguntungkan pihak-pihak tertentu dan mengorbankan pihak 
lain dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari segenap ikhtiar 
manusia untuk melakukan perubahan. Misalnya, pembelajaran jarak 
jauh atau pembelajaran online dimaksudkan untuk memperluas 
jangkauan dan pemerataan akses terhadap pendidikan dan 
menghasilkan pendidikan massal (mass education). Tapi siapa yang 
diuntungkan dalam modus ini? Secara sepintas, masyarakat banyak 
yang memiliki keterbatasan terutama dana dan waktu seolah-olah 
diuntungkan dengan modus ini. Tetapi mereka sesungguhnya adalah 
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korban dari sebuah sistem yang lebih luas yakni rezim kualifikasi dan 
rezim kredensial. Karena tuntutan kualifikasi yang tentu saja bukan 
hanya untuk kepentingan dirinya tetapi lebih kepada kepentingan 
kaum birokrat dan kapitalis. Tuntutan kerja yang sebagiannya 
didiktekan oieh teknologi membuat masyarakat untuk berlomba-
lomba meningkatkan pengetahuan dan keterampilan mereka. 
Di sini Marcuse melihat bahwa ada penindasan terselubung yang 
dilakukan oleh kapitalis dan birokrat dengan memperalat teknologi. 

Sebelum mengkaji secara spesifik relevansi kritik Marcuse 
terhadap pembelajaran daring, baiklah kita menyimak beberapa 
sasaran kritik Marcuse terhadap masyarakat dan teknologi yang 
digunakan untuk memajukan masyarakat. Dalam buku One-
Man Dimensional (1964) Marcuse menyoroti kekuatan-kekuatan 
terselubung dibalik berbagai topeng kebaikan yang sesungguhnya 
secara sadar atau tidak telah menimbulkan penindasan dan 
ketidakadilan yang tersamar. Jika kita menganalisis hakikat 
Pendidikan secara menyeluruh dan sistemik, maka kita akan sampai 
pada beberapa aspek yang menjadi sasaran kritik Marcuse.

Marcuse membedakan antara “teknologi” (sebagai mode 
produksi, totalitas instrumen, perangkat dan penemuan yang 
mencirikan mesin) dan “teknik” (sebagai instrumen dan praktik 
misalnya “industri, transportasi, komunikasi”) untuk membedakan 
sistem penguasaan teknologi dari perangkat teknis dan kegunaannya. 
Marcuse membedakan antara teknologi sebagai keseluruhan 
“cara mengatur atau mengubah hubungan sosial, manifestasi dari 
pola pikir dan perilaku yang lazim, instrumen untuk kontrol dan 
dominasi”, dengan teknik yang mengacu pada teknik produksi dan 
instrumen semacam itu seperti mobil atau komputer. 

Kritik Marcuse berfokus pada teknologi sebagai sistem 
dominasi adalah contoh di mana teknologi, masyarakat dan 
ekonomi yang dirasionalisasi berfungsi sebagai instrumen dominasi 
totaliter yang digambarkan sebagai bentuk “teknokrasi”. Marcuse 
menyimpulkan bahwa teknik dapat menghasilkan kelimpahan 
untuk semua, menghilangkan kebutuhan akan kerja keras yang 
berlebihan dan meningkatkan ranah kebebasan. Namun baginya, 
teknik menghambat perkembangan individu sejauh mereka begitu 
terikat pada aparatus sosial yang melanggengkan kelangkaan, dan 
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aparatus yang sama ini telah melepaskan kekuatan yang dapat 
menghancurkan. Untuk alasan ini, bagi Marcuse, semua program 
yang bersifat antiteknologi, semua propaganda untuk melakukan 
revolusi anti-industri didasarkan pada niat untuk menghapus 
fenomen dan dorongan-dorongan dari pihak tertentu yang hanya 
menganggap kebutuhan manusia sebagai produk sampingan dari 
penggunaan teknik. Teknik itu sendiri dapat mempromosikan 
otoritarianisme serta kebebasan, kelangkaan serta kelimpahan, 
perluasan serta penghapusan kerja keras (Marcuse dalam Kellner, 
1998: 41). Lebih lanjut ia menulis: 

Under the impact of this apparatus, individualistic 
rationality has been transformed into technological 
rationality. It is by no means confined to the subjects and 
objects of large scale enterprises but characterizes the 
pervasive mode of thought and even the manifold forms 
of protest and rebellion. This rationality establishes 
standards of judgment and fosters attitudes which make 
men ready to accept and even to introcept the dictates of 
the apparatus (p.44).

Dalam konteks ini, Marcuse ada di pihak penentang teknologi 
terutama dengan tujuan mass production dan dengan demikian 
mengabaikan pertumbuhan dan perkembangan individualitas dan 
kebebasan. Baginya, teknologi adalah sebuah keniscayaan, tetapi 
harus diperuntukkan bagi kemuliaan dan peningkatan martabat 
umat manusia, bukan sebaliknya merendahkan martabatnya. 
Misalnya teknologi yang dirancang untuk mendisiplinkan manusia 
dalam bekerja harus mampu membuat manusia menemukan 
martabat luhurnya dalam merealisasikan dirinya ketimbang 
memperlakukannya sebagai robot.

e. Teknologi Pembelajaran Jarak Jauh sebagai Penindasan 
Gaya Baru dalam Pembelajaran

Teknologi di mata Marcuse tidak bersifat netral. Ia 
menjanjikan kemudahan dan efisiensi bagi pekerjaan dan 
kehidupan umat manusia tetapi serentak juga dapat membawa 
malapetaka tertentu (Bertens, 2019). Ini bukan soal dampak negatif 
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dari penggunaan teknologi itu tetapi akibat-akibat terselubung 
yang ditimbulkan oleh teknologi itu entah disadari atau tidak. 
Dalam konteks pembelajaran jarak jauh atau pembelajaran daring, 
penggunaan teknologi menjadi tidak terelakkan karena sekaligus 
sebagai media atau wahana penyampaian pembelajaran.

Namun demikian, efektivitias dan efisiensi pemanfaatan 
teknologi itu tidak hanya menguntungkan tetapi sekaligus 
bisa merugikan kelompok atau pihak tertentu. Kritik terhadap 
pembelajaran jarak jauh atau pembelajaran bermedia sudah pernah 
dilontarkan oleh Richard Clark dalam satu artikelnya berjudul 
“Reconsidering Research on Media” (Clark, 1983). Clark melontarkan 
pernyataan kontroversial bahwa media tidak berpengaruh terhadap 
hasil belajar. Ia menganalogikan media pembelajaran ibarat truk 
yang membawa makanan bergizi untuk didistribusikan kepada 
konsumen. Yang mempengaruhi perubahan gizi konsumen bukanlah 
truk tetapi makanan yang ada di dalam truk tersebut. Paralel dengan 
itu, Clark melihat media tidak menjadi faktor dominan dalam 
mempengaruhi proses dan hasil pembelajaran melainkan pesan 
atau materi pembelajaranlah yang mempengaruhi hasil belajar.

Pendapat Clark tersebut menimbulkan kontroversi yang 
hebat terutama di kalangan teknolog pendidikan saat itu sebab 
penelitian tentang pengaruh media terhadap hasil belajar yang 
didokumentasikan selama 60 tahun oleh Wilkinson (1980) 
memperlihatkan hasil yang relatif konsisten, terutama penelitian 
tentang pengaruh dari media audio dan audio visual terhadap 
hasil belajar. Menurut para peneliti, pengaruh media bervariasi 
tergantung pada kompetensi belajarnya. Ada media yang unggul 
dalam mempengaruhi kompetensi kognitif, tetapi lemah pada 
kompetensi afektif atau psikomotorik. Sebaliknya juga ada media 
yang unggul pengaruhnya terhadap kompetensi sikap dan perilaku 
tetapi kurang efektif bagi kompetensi kognitif. Namun demikian, 
secara umum media masih menjadi salah satu faktor dominan di 
samping faktor-faktor psikologis siswa dan faktor-faktor lingkungan 
lainnya yang mempengaruhi hasil belajar manusia.

Manakah unsur “penindasan” dari pemanfaatan teknologi 
pembelajaran ini? Pertama, penggunaan media di satu sisi 
menguntungkan siswa atau guru tetapi di sisi lain telah memperburuk 
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hubungan antara siswa dan guru. Komunikasi dialogis, otentik dan 
manusiawi yang menjadi kekhasan dari sebuah praksis pendidikan 
– karena pendidikan itu sendiri adalah sebuah “pergaulan” yang 
menuntut hubungan afeksional antara guru dan siswa terabaikan. 
Siswa tidak mendapatkan pelayanan pendidikan secara langsung 
tetapi melalui perantaraan teknologi. Kehadiran media sekaligus 
telah merampas hubungan yang seharusnya bersifat dialogis, 
otentik, personal dan setara menjadi hubungan subjek-objek. Siswa 
diperlakukan sebagai objek. Sistem semacam ini sekaligus telah 
merampas hak siswa untuk mendapatkan kehangatan dan hubungan 
yang harusnya bersifat personal dan afektif dari guru. 

Kedua, penindasan juga tampak pada hal ketergantungan 
kepada teknologi dan berbagai sarana pendukungnya. Dalam 
pembelajaran daring misalnya, baik siswa atau guru sesungguhnya 
tidak bebas. Mereka sangat tergantung pada fitur peralatan, 
kualitas sinyal internet, listrik, pulsa data dan sebagainya. Mereka 
sesungguhnya dikendalikan oleh alat, jaringan internet, pulsa 
data, dan sebagainya. Hasil-hasil penelitian tentang masalah-
masalah dalam pembelajaran daring di era pandemi Covid-19 telah 
mengkonfirmasi klaim ini (HIdayat, Hashim, Hamzah, 2020). Ketiga, 
penindasan lain justru muncul dari teknologi yang sama sekali 
tidak berhubungan dengan pembelajaran. Hasil penelitian dari Fitri 
dan Lestari (2020) memperlihatkan bahwa karena teknologi yang 
berisi konten-konten pembelajaran daring ini ada dalam perangkat 
smartphone siswa yang sekaligus memiliki fitur-fitur hiburan, 
game, dan sebagainya maka konsentrasi dan perhatian siswa dalam 
pembelajaran malah dirusak dan diperdaya oleh hadirnya game, 
hiburan yang tersedia pada smartphone atau tablet siswa. Siswa 
lebih senang bermain game, menikmati hiburan (musik atau film) 
daripada mengerjakan tugas-tugas pembelajaran yang diberikan 
oleh guru. Karena bagi Marcuse teknologi ini tidak netral maka 
patut dicurigai bahwa ada pihak yang menjadikan teknologi ini 
sebagai medium perbudakan bagi kelompok tertentu sementara 
kelompok lainnya bersembunyi di bawah bayang-bayang pemuasan 
kesenangan. 
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f. Instrumentalisasi dan Manipulasi

Dalam pandangan Marcuse, sekolah atau lembaga pendidikan 
itu hanyalah alat dari produksi budaya tertentu. Kehadirannya untuk 
memuaskan kebutuhan dan kesenangan dari kelompok-kelomok 
tertentu. Kritik Marcuse terutama terkait dengan pemanfaatan 
teknologi yang tidak pernah netral. Instrumentalisme tampak 
dalam hal pemanfaatan teknologi yang menjadikan rasionalitas 
zaman ini adalah rasionalitas teknologis (Marcuse, 1964). Segala 
sesuatu dihargai sejauh dapat dikuasai, dipergunakan, diperalat, 
dimanipulasi, atau ditangani. Kata kunci dalam masyarakat 
teknologis adalah instrumentalisasi (Bertens, 2019). Artinya, mula-
mula cara berpikir instrumentalisasi itu hanya diterapkan pada 
alam, namun kemudian menjadi lumrah diterapkan pada manusia 
dan berbagai bidang kehidupan sosial lainnya. Dengan kata lain 
bukan hanya alam dan mesin-mesin diperalat dan dimanipulasi 
tetapi juga manusia bisa diperalat dan dimanipulasi. 

Naisbitt (2001) dalam buku terkenalnya High Tech High 
Touch mengatakan bahwa manusia di abad ini hidup di dalam 
sebuah zona yang dinamakan zona mabuk teknologi (technologically 
intoxicated zone). Teknologi telah menguasai segala kehidupan 
manusia dan cara manusia berpikir dan bertindak juga dikendalikan 
oleh teknologi. Allocca (2020) juga memberikan contoh, bagaimana 
Youtube telah mendiktekan dan memengaruhi selera umat manusia 
sejagat. Demikian juga, studi-studi tentang kecanduan internet telah 
memperlihat dampak-dampak buruk bagi psikologi manusia (Price, 
2011; Young & Abreu, 2011; Bozoglan, 2018; Nakaya, 2015; Montag & 
Reuter, 2017).

Akibat dari instrumentalisasi adalah adanya manipulasi-
manipulasi tertentu dalam bentuk rekayasa-rekayasa terhadap 
lingkungan, keadaan, termasuk lingkungan belajar. Dan apa yang 
diisyaratkan oleh Marcuse saat ini sedang terjadi. Kehidupan sosial 
kita saat ini diwarnai dengan berbagai rekayasa (social engineering), 
yaitu siasat atau rancang bangun untuk inovasi sosial tertentu yang 
memiliki tujuan yang baik atau juga “seolah-olah baik” tetapi di 
balik itu mengandung tujuan-tujuan terselubung untuk kepentingan 
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pihak atau golongan tertentu. Ide atau gagasan-gagasan baik kadang-
kadang setelah diimplementasikan memiliki implikasi-implikasi 
yang menguntungkan pihak-pihak tertentu, entah disadari atau 
tidak. 

Pembelajaran daring atau bermedia jelas memiliki 
karakter intrumentalisasi karena memanfaatkan teknologi untuk 
penyampaian. Pengemasan bahan ajar dalam teknologi pembelajaran 
juga sudah dengan sendirinya mengandung unsur manipulasi dan 
rekayasa. Karena teknologi dalam kacamata Marcuse tidak bebas 
nilai atau tidak netral maka yang perlu dicermati adalah siapa yang 
diuntungkan dan siapa yang dirugikan dalam penggunaan teknologi 
ini. 

Bagi siswa dan guru, mungkin sepintas mendapatkan 
keuntungan karena hambatan-hambatan seperti ruang dan waktu 
bisa diatasi. Proses pembelajaran dapat berjalan dengan baik. Namun 
di pihak lain, rekayasa teknologi pembelajaran bisa ditunggangi oleh 
aktor-aktor lain yang mungkin saja memiliki niat luhur. Sebut saja, 
para pelaku telekomunikasi, provider internet, para programmer, 
vendor-vendor komputer dapat mengambil manfaat dari fenomen 
ini. Teknologi pembelajaran jarak jauh adalah teknologi tingkat 
tinggi (high tech) yang tentu saja membutuhkan modal yang 
besar untuk menyediakannya. Investasi besar pemerintah dalam 
penyediaan layanan ini tentu saja membutuhkan dana yang tidak 
lain diperoleh dari masyarakat melalui pajak. Karena itu, meskipun 
pemerintah menginisiasi dan menalangi pembiayaan terkait layanan 
pembelajaran daring, tetap saja masyarakat banyak terutama 
mereka yang kurang beruntung berada pada posisi yang lemah. 
Apalagi sampai saat ini, sebagian perangkat pembelajaran daring 
masih ditanggung oleh para siswa (perangkat smartphone, laptop, 
bahkan pulsa internet).

g. Otomatisasi dan Alienasi

Teknologi juga mengisyaratkan proses kerja otomatisasi. 
Jika pekerjaan-pekerjaan dikerjakan dengan mesin, mengikuti alur 
kerja dan logika mesin, tanpa kontrol yang luas dari manusia maka 
proses itu adalah proses otomatisasi. Dalam pembelajaran bermedia 
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atau pembelajaran daring melalui pemrograman terhadap isi, 
tampilan dan lingkungan belajar, maka hubungan manusia dalam 
hal ini guru dan siswa dikendalikan oleh teknologi yang mengatasi 
ruang dan waktu. Dalam pembelajaran daring dengan modus 
asinkronos (asynchronous), interaksi antara guru dan siswa atau 
siswa dengan siswa bersifat terbatas. Siswa hanya berurusan dengan 
teknologi yang telah diatur untuk menyampaikan pembelajaran 
secara otomatis. Proses otomatisasi ini berjalan secara massal, 
melibatkan banyak pihak mulai dari para pembuat kebijakan, para 
eksekutor yakni dari tahap perancangan (ada ahli kurikulum, 
pedagog, psikolog, ahli media dan komunikasi, ahli bidang studi, 
dan programmer computer) dan para siswa sebagai konsumen. 
Proses panjang ini kemudian menghasilkan produk-produk berupa 
media pembelajaran, sumber-sumber belajar, bahan ajar cetakan, 
bahan ajar dalam kemasan media, dan bahan ajar daring, termasuk 
sistem evaluasi dan penentuan kompetensi siswa. Lingkungan juga 
direkayasa sedemikian rupa melalui teknologi, meniru lingkungan 
sosial dan psikologis manusia, sehingga menjadikan interaksi 
pembelajaran yang sesungguhnya artifisial menjadi seolah-olah 
otentik. 

Proses otomatisasi ini berlangsung secara berulang-ulang 
sehingga mengikuti sebuah pola satu dimensi, dan menjadikan 
hubungan manusiawi bersifat satu dimensi. Artinya apa yang 
dialami oleh siswa dari berbagai belahan dunia dalam pembelajaran 
daring setidaknya mengikuti alur dan cara kerja yang sama, apalagi 
menggunakan learning management system (LMS) yang relatif 
sama. Maka hasilnya adalah pola pola pikir, cara kerja, dan asumsi-
asumsi yang mendasari bersifat satu dimensi. Ambil contoh, siswa 
yang mengikuti pembelajaran dengan modus sinkronos seperti 
Zoom, Google Meet, Microsoft Teams, mengikuti alur dan logika 
teknologis yang sama. Begitu juga mereka yang menggunakan 
modus asinkronos seperti Moodle, Google Classroom, meskipun 
dengan kelengkapan fitur yang berbeda-beda namun tetapi memilik 
rasionalitas yang relatif sama. Proses ini melahirkan homogenisasi 
dalam cara berpikir dan cara kerja.



43

Covid-19: Bonum atau Malum?Diskursus Sosial Humaniora
BUNGA RAMPAI

Proses otomatisasi lahir dari logika berpikir teknologis yang 
bersifat linear dan logika ini dipaksakan kepada siapa saja untuk 
digunakan. Para guru dan siswa dalam interaksi pembelajarannya 
juga mengikuti logika berpikir teknologi yang bersifat linear 
semacam ini. Logika teknologis berasal dari cara berpikir 
positivistis yang sangat ditentang oleh Marcuse (Saeng, 2012). 
Logika teknologi tidak mengenal bahasa kasih atau bahasa hati. 
Teknologi memiliki logika sendiri yang tidak dapat diintervensi 
oleh manusia. Bagaimana teknologi dapat memahami bahasa hati 
manusia? Hal ini sulit dilakukan. Misalnya, siswa yang mengikuti 
ujian kenaikan kelas atau ujian akhir secara daring. Mekanisme 
ujian telah diatur melalui system seperti waktu pelaksanaan dan 
batas waktu penyelesaian. Mengikuti logika sistem semacam itu, 
siswa tidak memiliki kebebasan yang sesungguhnya, bahkan tidak 
mudah memanfaatkan kreativitas berpikirnya untuk menyelesaikan 
soal. Karena tuntutan waktu, siswa dipaksa untuk bekerja sesuai 
dengan kerangka waktu yang telah ditetapkan melalui sistem. Jika 
siswa terlambat memencet tombol atau terlambat mengklik mouse 
komputer maka kesempatan bagi dia akan hilang. Sistem teknologi 
tidak mengenal bahasa hati yang mengedepankan pertimbangan-
pertimbangan manusiawi sehingga fenomen semacam ini tidak 
dapat dimaafkan. Ini sungguh berbeda dengan jika guru dan siswa 
berinteraksi dalam ruang dan waktu tertentu, pertimbangan-
pertimbangan kemanusiaan dapat menjadi salah satu dasar untuk 
memutuskan kemampuan dan kinerja belajar siswa. 

Otomatisasi yang terjadi secara terus-menerus melahirkan 
manusia-manusia seperti robot yang harus menaati sistem dan 
cara kerjanya. Fenomen ini bisa melahirkan alienasi yakni rasa 
keterasingan dan kehampaan diri. Pappehnheim (1959) mencatat 
bahwa keterasingan disikapi secara berbeda oleh banyak orang. 
Misalnya para teolog dan filsuf telah lama memperingatkan bahwa 
kemajuan dalam pengetahuan ilmiah belum mampu membuat 
manusia mampu menyimak misteri Ilahi malah sebaliknya membuat 
manusia menjadi semakin terasing dengan lingkungan alamnya. 
Sementara oleh kritikus atau ilmuwan sosial, alienasi adalah 
akibat dari mekanisasi kehidupan yang semakin meningkat karena 
kemajuan teknologi yang mengarah kepada otomatisasi.
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Powell (1995) mengatakan, paradoks paling tragis zaman 
ini adalah bahwa manusia menemukan begitu banyak hal tentang 
dunianya tetapi semakin terasing dengan dunianya, dari realitas 
lingkungannya. Teknologi yang telah dihasilkan oleh manusia 
telah merintangi manusia untuk berinteraksi dengan dunianya 
bahkan dengan sesamanya secara asali. Bisa dibayangkan, untuk 
berkomunikasi dengan tetangga, bahkan menyampaikan dukacita 
kepada sahabat malah menggunakan media, padahal masih berada 
di dalam satu kota. Ada kehampaan emosional akibat digantikan 
hubungan itu dengan teknologi.

Kritik tentang alienasi manusia sudah lama disuarakan 
terutama oleh Karl Marx dan para penganut Marxism (Wendling, 
2009; Comninel, 2019). Bagi kaum Marxis, alienasi manusia berakar 
dalam problem kapitalisme yang mengeksploitasi tenaga manusia 
untuk kepentingan penumpukan modal. Akibat eksploitasi terhadap 
tenaga kerja manusia maka manusia kehilangan kebebasan untuk 
merealisasikan dirinya. Dalam konteks pembelajaran bermedia, 
alienasi tentu saja tidak muncul akibat perbudakan seperti yang 
dikritik oleh Marx dan para pendukungnya tetapi alienasi dapat saja 
muncul karena individu-individu siswa bisa tercerabut dari akar 
budayanya, tidak bebas mengeksplorasi alam dan lingkungannya, 
kehilangan kesempatan untuk berinteraksi dengan teman-temannya 
atau orang-orang sekitar. Dalam konteks pembelajaran daring akibat 
pandemi Covid-19, alienasi menjadi semakin kuat karena terbatasnya 
interaksi siswa dengan guru, siswa dengan siswa bahkan dengan 
teman-teman permainannya karena tuntutan protokol Kesehatan.

Penutup
Dari keseluruhan uraian di atas, jelaslah bahwa gagasan-

gagasan dan kritik Marcuse tentang Pendidikan masih menemukan 
relevansinya sampai abad teknologi informasi saat ini. Meskipun 
kritik Marcuse tentang teknologi pada masa itu lebih terkait dengan 
teknologi manufaktur yang telah merampas dan memperdaya 
manusia di bawah bayang-bayang kapitalisme modern, namun 
kritik Marcuse juga masih sangat relevan dan aktual dengan kondisi 
hidup umat manusia di abad informasi.



45

Covid-19: Bonum atau Malum?Diskursus Sosial Humaniora
BUNGA RAMPAI

Dalam konteks pembelajaran abad ke-21 di mana sebagian 
modus pembelajaran menggunakan media atau daring, kritik 
Marcuse menyasar kepada beberapa hal: 1) homogenisasi modus 
pembelajaran bisa berakibat pada kemunduran dalam nalar dan 
daya kritis siswa. Siswa tidak diberikan ruang yang cukup untuk 
mengekspresikan kebebasan berpikirnya karena pemikirannya 
telah diprogramkan untuk tertuju kepada suatu kebenaran tertentu; 
2) Teknologisasi pembelajaran juga dapat berakibat pada munculnya 
bentuk-bentuk perbudakan baru yang nyata dan samar-samar dengan 
dalih efisiensi dan efektivitas. Dapat saja pemain-pemain kapitalis 
masuk melalui inovasi-inovasi teknologi yang diinvestasikan dan 
ini juga merampas kebebasan individu siswa dalam memilih dan 
mengekspresikan aspirasi pendidikan; 3) standarisasi pengelolaan 
pendidikan dan pembelajaran secara terang-terangan tetap 
memelihara karakter masyarakat berdimensi satu. Karakter ini 
muncul dan dipelihara karena didikte oleh teknologi yang semakin 
lama semakin merampas dan memperbudak kebebasan manusia.

Tidak seluruh kritik Marcuse dapat memicu dialektika dan 
wacana untuk mengembangkan inovasi-inovasi baru baik dalam 
pengelolaan Pendidikan maupun dalam pembelajaran, namun 
kritik Marcuse tetap membuka wawasan dan kesadaran kita untuk 
tidak mempercayakan nasib dan masa depan umat manusia semata-
mata kepada teknologi. Kritik Marcuse juga menyadarkan manusia 
abad ini terutama para pengambil kebijakan di bidang pendidikan 
untuk selalu berhati-hati dan tetap memelihara kesadaran kritisnya 
dalam memutuskan inovasi-inovasi kebijakan yang ditujukan 
untuk peningkatan mutu pendidikan. Segala niat baik untuk 
memperbaharui dan meningkatkan pelayanan adalah hal yang patut 
disambut gembira tetapi tetap diingatkan untuk menyadari bahaya 
dari kelompok-kelompok tertentu yang bisa memperoleh keuntungan 
atau sebaliknya yang akan menjadi korban dari inovasi kebijakan. Pada 
esensi yang terdalam, semua kebijakan dan inovasi-inovasi untuk 
meningkatkan mutu Pendidikan hendaknya dikembalikan pada 
ukuran yang tertinggi dari pencapaian pendidikan yakni keluhuran 
martabat manusia yang otonom. Marcuse tidak menawarkan inovasi 
atau ide-ide kreatif apa yang bisa dilakukan untuk mencapai tujuan 
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luhur tersebut tetapi mengingatkan kita melalui analisis-analisis 
tajamnya terhadap berbagai situasi dan kondisi masyarakat modern 
untuk selalu menjadi basis pertimbangan ketika mengembangkan 
inovasi atau kebijakan-kebijakan demi kemaslahatan banyak orang.
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Pendahuluan
Bangsa Indonesia memperingati hari kemerdekaan tahun 

2021 ketika pandemi Covid-19 sedang melanda seluruh aspek 
kehidupan bangsa. Pada tanggal 17 Juli 2021 harian New York Times 
menurunkan headline dengan judul The Pandemic Has a New 
Epicentrum: Indonesia! Menurut data 19 Juli 2021, dari sisi jumlah 
kematian karena Covid-19 Indonesia menempati urutan kedua 
setelah Brazil. Hal ini menunjukkan tingkat keseriusan pandemi 
yang harus disikapi secara cerdas dan cepat. Modal sosial yang 
harus kita miliki untuk mengatasi pandemi ini adalah memperkuat 
solidaritas sosial. Dan Pancasila adalah landasan etika sosial bangsa 
yang dapat berperan untuk memperkokoh solidaritas sosial tersebut. 

Di samping persoalan pandemi Covid-19, bangsa Indonesia 
juga sedang menghadapi sejumlah tantangan lain yang dapat 
membahayakan persatuan bangsa. Tantangan dimaksud adalah 
radikalisme agama, globalisme ekonomi, kesenjangan sosial, 
korupsi dan lain sebagainya. Untuk menghadapi tantangan ini 
bangsa Indonesia perlu berdiri di atas landasan etis yang kokoh 
seperti dirumuskan dalam Pancasila. Prinsip etis dimaksud adalah 
ketuhanan, kemanusiaan, persatuan Indonesia, demokrasi dan 
keadilan sosial. 

Bangsa Indonesia tidak hidup sendirian, akan tetapi berada 
dalam jaringan pergaulan global. Karena itu usaha untuk menghidupi 
Pancasila sebagai landasan etis kehidupan bangsa juga harus 
ditempatkan dalam dialog dengan etika politik global yakni paham 
hak-hak asasi manusia. Dalam uraian ini saya coba mendialogkan 
Pancasila dengan basis filosofis yang melandasi paham hak-hak 
asasi manusia yakni liberalisme dan komunitarianisme. Dialog 
dengan kedua konsep politik ini akan memperkokoh Pancasila 
secara rasional sebagai etika kehidupan bangsa dalam menghadapi 
tantangan pandemi Covid- 19 dan persoalan-persoalan lainnya.

Proses demokratisasi yang ditapaki bangsa Indonesia sejak 
era reformasi sedang terperangkap dalam demokrasi prosedural 
minus kesejahteraan rakyat dan keadilan sosial. Proseduralisme 
merupakan salah satu kritik paling fundamental kaum republikan 
atau komunitarian atas demokrasi liberal. Dari perspektif 
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komunitarisme, Pancasila sebagai landasan normatif dan identitas 
kolektif bangsa Indonesia dapat menawarkan jalan keluar dari krisis 
demokrasi liberal yang diterapkan di Indonesia.

Uraian ini coba menunjukkan bahwa sebuah tatanan 
demokratis tidak cukup dibangun di atas etika prosedural seperti 
diasumsikan kaum liberal, tapi membutuhkan landasan etis 
substantif.  Alasannya, sistem demokratis tidak diisi oleh individu-
individu atomistik tanpa relasi sosial. Sebuah proses demokrasi selalu 
bergerak dalam sebuah masyarakat yang ditandai dengan relasi-
relasi sosial dan pelbagai proses formasi komunitas yang kompleks. 
Demokrasi dibangun di atas identitas kolektif yang formal, namun 
sekaligus rapuh. Untuk konteks bangsa Indonesia Pancasila adalah 
ungkapan identitas kolektif tersebut. Sebagai identitas kolektif 
Pancasila tak pernah selesai, melainkan selalu berada dalam proses 
menjadi dan menemukan diri secara baru.

Catatan Sejarah
Dialog antara Pancasila dengan pemikiran filosofis yang 

menjadi landasan paham hak-hak asasi manusia sesungguhnya 
bukan hal baru. Perdebatan itu sudah terjadi pada generasi para 
pendiri Republik Indonesia. Saya ingin mengemukakan dua contoh 
perdebatan itu: 

Pertama, pada awal masa kemerdekaan bangsa Indonesia 
terjadi perdebatan antara Moehammad Hatta dan Soepomo tentang 
landasan ideologis bangsa Indonesia. Hatta menganjurkan liberalisme 
sebagai basis ideologis bangsa Indonesia dan berhasil memasukkan 
ide kebebasan berserikat, berkumpul dan mengemukakan pendapat 
ke dalam konstitusi NKRI (bdk. Psl 28 UUD 45). Sementara 
itu Soepomo mengusulkan konsep negara integralistik karena 
integralisme dianggap sesuai dengan nilai-nilai budaya bangsa 
Indonesia yakni asas gotong-royong dan kekeluargaan.

Seperti para politisi pejuang kemerdekaan Indonesia 
pada umumnya, kedua politisi ini memiliki wawasan pemikiran 
politik yang mahaluas. Hatta dan Soepomo sudah cukup lama 
menggeluti dan mendalami pemikiran politik Barat. Liberalisme 
Hatta dipengaruhi oleh pemikiran Adam Smith, John Locke dan 
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J.J. Rousseau. Cita-cita Revolusi Perancis yakni liberte, egalite dan 
fraternite bagi Hatta juga merupakan cita-cita Indonesia merdeka 
(Hatta, 1976: 11). Sedangkan konsep negara integralistik Soepomo 
tak dapat dibayangkan tanpa pergulatan intelektual yang mendalam 
dengan konsep integralisme Adam Müller yang berada dalam tradisi 
filsafat Hegel (Magnis-Suseno, 2005: 58).

Jika dikaitkan dengan diskursus hak-hak asasi manusia, 
pemikiran Hatta sesungguhnya merujuk pada liberalisme yang 
menjadi landasan filosofis gerakan hak-hak asasi manusia generasi 
pertama yang telah melahirkan hak-hak sipil dan politik pada abad 
ke-17 dan 18. Gerakan ini telah berhasil membatasi kekuasaan 
absolut raja. Yang tergolong dalam genarasi pertama hak-hak 
asasi manusia ini adalah tiga kelompok hak asasi manusia berikut. 
(Magnis-Suseno, 2016: 173-180). Pertama, kebebasan-kebebasan 
dasar, seperti kebebasan dari penangkapan sewenang-wenang, 
kebebasan beragama, kebebasan untuk bergerak, kebebasan untuk 
mencari informasi. Kedua, hak-hak dasar demokratis, seperti hak 
untuk berkumpul dan berserikat, untuk menyatakan pendapatnya 
secara lisan dan tertulis, hak untuk ikut aktif dan pasif dalam 
pemilihan umum. Ketiga, hak atas perlindungan negara dari 
serangan kriminal, hak atas proses pengadilan yang adil, termasuk 
untuk mendapat pembela.  Latar belakang filosofis tiga macam 
hak asasi itu adalah liberalism (John Locke dan Montesquieu) dan 
republikanisme (J.J. Rousseau). Para pemikir ini telah dipelajari Hatta 
dan meinginspirasinya untuk memasukkan sejumlah pasal liberal 
ke dalam konstitusi kita. 

Sedangkan pemikiran Soepomo berkaitan dengan gerakan 
generasi kedua dan ketiga hak-hak asasi manusia yang berkaitan 
dengan hak-hak asasi sosial (hak kaum buruh) dan hak-hak kolektif 
kelompok minoritas. Generasi kedua hak-hak asasi manusia lahir 
sebagai hasil perjuangan kaum buruh industri dan kelompok-
kelompok kelas bawah lain di abad ke-19. Latar belakang filosofisnya 
adalah sosialisme. Generasi kedua ini memuat hak-hak asasi sosial 
yang telah menginspirasi para founding fathers untuk merumuskan 
pasal 33 dan 34 UUD 1945. Sedangkan generasi ketiga hak-hak asasi 
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manusia berkaitan dengan kelompok minoritas etnik atau religius, 
penduduk asli, komunitas adat yang cara hidupnya terancam punah 
di tengah dominasi mayoritas. Konsep hak-hak kolektif ini sejalan 
dengan pandangan Soepomo tentang negara integralistik yang 
memberikan prioritas pada asas gotong-royong, kekeluargaan atau 
solidaritas sosial dalam bahasa kontemporer. 

Kedua, perdebatan antara Soekarno dan Mohammad Natsir 
tentang relasi antara agama dan negara (Suhelmi, 2012). Soekarno 
merupakan representasi dari kelompok nasionalis sekuler yang 
memperjuangkan pemisahan tegas antara negara dan agama. 
Sedangkan Mohammad Natsir menyuarakan aspirasi golongan 
nasionalis islami yang menghendaki pertautan yang erat antara 
agama dan negara, sebab agama tidak hanya mengatur relasi antara 
manusia dan Tuhan, tapi juga manusia dan manusia dalam sebuah 
tatanan politik. Dewasa ini wacana ini masih terus digaungkan oleh 
pelbagai kelompok dalam Islam yang dapat dikategorikan ke dalam 
dua kubu, yakni Islam “liberal” dan Islam “literal” (Utama, 2013: 
262). Kelompok Islam liberal meneruskan gagasan Soekarno tentang 
pemisahan antara agama dan negara. Gagasan tentang sekularisasi 
di kalangan Islam dipopulerkan kembali oleh Nurcholish Madjid 
dan dikembangkan oleh kelompok Islam liberal seperti Ulil 
Abshar Abdalla, Luthfi Assyaukanie dan Akhmad Sahal. Mereka 
berpendapat bahwa Islam liberal merupakan sebuah gerakan untuk 
menanggapi persoalan seputar relasi antara Islam dan tantangan 
modernitas seperti pluralisme, hak-hak individu, demokrasi dan 
konsep negara (Ibid.) Sebagai antitesis atas pandangan Islam 
liberal lahirlah kelompok Islam literal yang diwakili oleh Adian 
Husaini, Hartono Ahmad Jaiz, Ja’far Umar Thalib dan Habib 
Rizieq. Kelompok ini memperjuangkan terbentuknya negara Islam. 
Alasannya, dalam sejarah pernah ada negara Islam yakni negara 
Madinah yang memiliki konstitusi pertama di dunia yakni Piagam 
Madinah. Negara Madinah dipimpin oleh Nabi Muhamad sebagai 
kepala negara. Negara Madinah diatur menurut syariat Islam dan 
hukum adat (Ibid., 263). 

Untuk menyelesaikan ketegangan-ketegangan seperti ini 
masyarakat sangat bergantung pada diskusi-diskusi publik guna 
menemukan solusi politisnya. Sebagai panduan dalam perdebatan 
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politis di ruang publik Pancasila tidak boleh dilihat sebagai rumusan 
mati. Ia harus ditematisasi dan ditafsir kembali secara rasional 
agar menjadi identitas kolektif yang hidup. Perdebatan politik dan 
intelektual ini telah melahirkan Pancasila. Dalam sejarah bangsa 
Indonesia Pancasila merupakan identitas kolektif yang terbukti 
mampu menyatukan kebhinekaan bangsa Indonesia. 

Pancasila, Liberalisme dan Kolektivisme 
Uraian historis di atas menunjukkan bagaimana para pendiri 

bangsa Indonesia telah mempelajari konsep politik modern dan 
mendialogkan dengan nilai budaya bangsa Indonesia. Konsep politik 
tersebut adalah liberalisme dan kolektivisme atau komunitarisme 
yang juga telah menjadi basis filosofis gerakan hak-hak asasi manusia 
global. Hasil dari pergumulan intelektual dan permenungan tersebut 
telah dirumuskan dalam bentuk dasar filosofis kehidupan bangsa 
Indonesia yakni Pancasila. Pada bagian berikut akan diuraikan 
lebih lanjut dialog antara Pancasila dengan konsep-konsep politik 
kontemporer yang sesungguhnya sudah dimulai oleh para pendiri 
negara Indonesia. Dengan demikian Pancasila tidak akan kehilangan 
relevansinya di tengah pertarungan ideologi global dewasa ini. 

a.  Pancasila dan Patologi Liberalisme 

Dari perspektif komunitarisme Pancasila dapat memberikan 
penekanan pada beberapa persoalan sentral Indonesia yang moderen 
(Anzenbacher,1997: 117). Prinsip moderen seperti demokrasi dan 
paham hak-hak asasi manusia yang menjadi titik pijak politik di 
Indonesia pasca reformasi tetap menunjuk pada pertanyaan seputar 
pandangan hidup, pertanyan yang berhubungan dengan substansi 
dan pemahaman tentang manusia. Pancasila adalah jawaban atas 
pertanyaan ini. Paham hak asasi manusia sebagai sebuah konsep 
universal membutuhkan locus kontekstualisasi di Indonesia agar 
menjadi bagian dari hidup masyarakat. Pancasila mencegah bahaya 
privatisasi konsep hidup baik seperti dipraktikkan dalam masyarakat 
liberal. Namun di sisi lain harus tetap disadari kalau Pancasila hanya 
menjadi relevan jika selalu terbuka ditafsir lagi dalam terang nilai-
nilai kemanusiaan universal seperti konsep HAM. 
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Bahwa jawaban yang human atas pertanyaan tentang orientasi 
makna dan nilai dapat ditemukan dalam sebuah masyarakat, sangat 
bergantung pada vitalitas sosial dari tradisi, sumber-sumber kultural, 
agama, model-model etos serta tatanan sosial di mana makna dan 
nilai tersebut dirawat dan dihayati (Anzenbacher, Ibid). Pancasila 
merupakan suatu model pengawetan dan vitalisasi tradisi tersebut. 
Untuk itu Pancasila harus selalu ditematisasi dalam diskursus di 
ruang publik. Dengan demikian Pancasila mengambil bagian dalam 
proses pembentukan kesadaran kolektif bangsa Indonesia. 

Diferensiasi dan atomisasi sistem-sistem interaksi moderen 
hidup dan hanya berfungsi atas dasar prasyarat-prasyarat kultural. 
Tatanan hukum negara yang berpijak pada konsep hak-hak asasi 
manusia betul merupakan syarat yang seharusnya (necessary 
condition), tapi bukan yang mencukupi (sufficient condition) bagi 
sebuah tatanan masyarakat yang adil dan sejahtera (Ibid). Juga 
konstitusi dan hukum yang paling rasional sekalipun belum menjadi 
jaminan dalam berperang melawan masyarakat yang egoistis, 
intoleran, kriminal, akrab dengan kekerasan, korup, rakus dan 
kehilangan orientasi makna. Korupsi, lemahnya solidaritas sosial 
menggambarkan kian mengeringnya orientasi makna tersebut. 
Pancasila sebagai ideologi dan sistem etika bangsa memberikan 
rambu-rambu untuk keluar dari pelbagai krisis etika publik yang 
tengah melanda bangsa kita. 

b.  Pancasila: Paradigma Diferensiasi dalam Relasi Antara 
Negara dan Agama

Perlu dicatat bahwa Pancasila hanya dapat diterima sebagai 
basis ideologi masyarakat Indonesia yang plural ini jika ia tetap 
belajar dari konsep liberal tentang pembedaan antara negara 
dan masyarakat, politik dan agama. Pilihan makna dan nilai 
pandangan hidup serta konsep hidup baik dan pemeliharaannya 
harus berlangsung dalam konteks masyarakat liberal atau bebas. 
Negara dapat memberikan garansi otonomi hukum dan etis kepada 
warga negara sebagai pribadi juridis di mana setiap pribadi dapat 
mendefinisikan dirinya sebagai pribadi etis dan membangun 
hubungan komunitarian dengan yang lainnya. 



59

Covid-19: Bonum atau Malum?Diskursus Sosial Humaniora
BUNGA RAMPAI

Dialektika penuh ketegangan antara negara dan agama, 
keadilan dan konsep tentang hidup baik ditunjukkan oleh 
mantan Presidan Mahkamah Konstitusi Jerman, Ernst Wolfgang 
Böckenförde. Böckenförde merumuskan secara tepat esensi sekaligus 
paradoks yang harus dihadapi sebuah negara demokratis moderen: 
“Der freiheitliche, säkularisierte Staat lebt von Voraussetzungen, die 
er selbst nicht garantieren kann” – “Negara liberal-sekuler hidup dari 
syarat-syarat yang tak dapat dijaminnya sendiri” (Bőckenfőrde, 1976: 
60). 

Paradoksi ini, demikian Böckenförde, harus diterima setiap 
negara liberal yang mau menghargai pluralitas dan menyelamatkan 
kebebasan individu. Sebuah negara demokratis moderen hanya 
mungkin eksis secara legitim jika ia mampu menjamin dan 
melindungi kebebasan setiap warganya. Di satu sisi kebebasan 
individu merupakan tujuan dan dasar keberadaan sebuah negara. 
Akan tetapi di sisi lain inti dari kebebasan tersebut yakni suara hati 
tidak pernah boleh dan tidak dapat diatur menurut norma-norma 
hukum positif. Sebab ketika negara lewat hukum positif masuk ke 
dalam ranah privat kebebasan suara hati, ia sesungguhnya telah 
menjadi totaliter. Paradoksi yang dikemukakan Böckenförde di 
atas merupakan jalan yang telah dan tetap  dilewati pemikiran dan 
praktik politik Eropa moderen. Jalan ini telah menghantar mereka 
keluar dari konflik berdarah dan perang antara agama dan kelompok 
etnis yang melanda Eropa pada abad ke-17 (Anzenbacher, op.cit., 
250). Dan hingga kini konsep negara liberal-sekular tetap mampu 
menjaga perdamaian umum. 

Kebebasan manusia terungkap lewat keputusan otonom dan 
atas pertimbangan suara hati yang tidak pernah boleh serta tidak 
dapat diintervensi oleh instansi luar (Magnis-Suseno, 2016: 348). 
Kebebasan hanya dapat meregulasi dirinya dari dalam, dari substansi 
moral setiap individu dan homogenitas sebuah masyarakat. Bahaya 
totalitarisme mulai mengintip ketika negara misalnya lewat hukum 
positif mau mengatur suara hati dan keutamaan pribadi warga negara. 
Di sini negara berambisi mengatur segala-galanya termasuk cara 
berpikir dan moralitas warganya yang seharusnya mustahil dapat 
dilaksanakannya. Ambisi negara tersebut menciptakan konflik dan 
membahayakan perdamaian umum sebab ia menyangkal adanya 
pluralitas budaya, agama, tingkah laku dan kebebasan  berpikir 
dalam sebuah negara modern (Reese-Schäfer, 2001: 7). 
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Pancasila sebagai sebuah ideologi masyarakat Indonesia yang 
mulitikultural harus mampu menangkal tendensi komunitarisme 
yang coba mempersoalkan kembali distingsi antara negara dan 
masyarakat, antara pribadi juridis dan etis serta mau menghidupkan 
sebuah negara „kebenaran“ (rezim agama, ideologi, pandangan 
hidup). Tendensi komunitarian yang intoleran ini muncul di 
Indonesia terutama dalam bentuk fundamentalisme agama. Kaum 
fundamentalis melakukan teror dan menghalalkan kekerasan untuk 
membasmi kelompok-kelompok lain. Dengan membajak demokrasi 
prosedural kelompok fundamentalis telah berhasil menciptakan 
dan menggolkan sejumlah produk hukum yang antimultikultural 
seperti Undang-Undang Pornografi serta ratusan peraturan daerah 
yang bernuansa Syariah (Nasution, 2011: 122). Cita-cita untuk 
membangun sebuah negara dengan berbasiskan ideologi atau 
agama tertentu merupakan sebuah bentuk kemunduran sejarah 
peradaban umat manusia. Untuk mengatasi hal ini demokrasi 
prosedural harus dilengkapi dengan substansi demokrasi yang 
membatasi kesewenangan kekuasaan dan kesewenangan kehendak 
mayoritas. Substansi demokrasi adalah hak-hak asasi manusia yang 
juga terkandung dalam nilai-nilai Pancasila. 

Pancasila tidak menghendaki adanya agama negara di 
Indonesia. Namun itu tidak berarti, Pancasila sepakat dengan 
pandangan kaum liberal yang memandang agama sebagai persoalan 
privat semata. Pancasila menghendaki agar nilai-nilai agama 
diterjemahkan menjadi moralitas publik. Di sini konsep ketuhanan 
dalam Pancasila berperan seperti agama sipil (civil religion) yang 
berurusan dengan moralitas publik dan tidak mencampuri moralitas 
serta keyakinan pribadi. Atau seperti dirumuskan Yudi Latif: 

…dalam kerangka ketuhanan menurut Pancasila, boleh 
saja seseorang secara pribadi tidak memeluk agama 
formal (sebagai agnostik atau bahkan ateis). Akan tetapi, 
dalam kehidupan publiknya harus tetap menghormati 
nilai-nilai Ketuhanan-keagamaan seperti dikehendaki 
Pancasila berdasarkan hasil kesepakatan konstitusional, 
sehingga tidak diperkenankan menyebarkan propaganda 
untuk menolak atau membenci agama (Latif, 2011: 112).
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Mengingat pentingnya peran publik agama, Pancasila 
membuat koreksi atas tesis “privatisasi” agama kaum liberal dan 
menganjurkan paradigma diferensiasi dalam relasi antara agama 
dan negara. Sebab, “ketika agama tersudut dari ruang publik ke 
ruang privat, yang muncul adalah ekspresi spiritualitas personal 
yang terputus dari kehidupan publik. Sebaliknya, politik sekuler 
memandang rendah nilai-nilai agama dan mengabaikan signifikansi 
moral ketuhanan. Akibat yang ditimbulkan oleh situasi saling 
mengabaikan ini adalah spiritualitas tanpa pertanggungjawaban 
sosial, dan politik tanpa jiwa”(Ibid.,104). Untuk itu fundamentalisme, 
baik fundamentalisme agama maupun fundamentalisme 
sekuler harus dihindari. Maraknya korupsi di tengah pesatnya 
perkembangan agama-agama di Indonesia merupakan bukti kasat 
mata bahwa agama masih dihayati sebagai ritus kesalehan privat 
dan belum menjadi kekuatan moral di ruang publik. 

Peran publik agama menuntut agama untuk membela sendiri 
kebebasannya serta kebebasan agama-agama lain. Agama juga dapat 
mempersoalkan tendensi absolutisme dunia sekuler dan absolutisme 
kekuasaan negara yang membahayakan kehidupan manusia tanpa 
harus merebut dan mendominasi seluruh ranah kehidupan manusia 
(Ibid., 109). Di tengah arus modernisasi yang ditandai dengan 
kolonialisasi sistem teknologi dan birokrasi kekuasaan yang anonim 
atas dunia kehidupan (Lebenswelt), agama tampil sebagai sumber 
mata air moralitas dan pemberi rambu-rambu etis. 

Ketuhanan dalam kerangka Pancasila mengungkapkan 
komitmen bangsa Indonesia untuk menata kehidupan politik-publik 
atas dasar nilai-nilai moral universal agama-agama serta budi pekerti 
yang luhur. Krisis moral yang dihadapi masyarakat moderen serta 
fenomena kebangkitan agama-agama dalam masyarakat sekular 
membuat paradigma ketuhanan dalam kerangka Pancasila menjadi 
penting dan semakin relevan.  

Dalam masyarakat Barat sejak tahun 90-an paradigma sekuler 
yang meminggirkan agama ke ruang privat mulai goyah dan tema 
agama kembali meramaikan diskursus di ruang publik (Madung, 
2010: 7). Habermas misalnya yang menganggap dirinya “religiős 
unmusikalisch” (tak berbakat secara religius) menyadari kembali 
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akan pentingnya peran agama di ruang publik dan mengembangkan 
konsep masyarakat postsekuler. Mengapa masyarakat liberal-
sekuler kembali kepada agama? 

Mungkin salah satu jawaban atas pertanyaan ini adalah 
rambu-rambu kritis salah seorang teolog Katolik abad ini, Hans 
Kűng, yang dialamatkan kepada masyarakat moderen sekular yang 
mau mendepak agama ke ruang privat irasionalitas: ”Kendatipun 
manusia mewajibkan dirinya untuk taat pada norma-norma moral, 
satu hal tetap tak dapat dilakukan manusia tanpa agama: memberikan 
pendasaran atas keniscayaan dan universalitas kewajiban-kewajiban 
moral” (Kűng, 2008: 387).

Pendasaran terakhir tak tergoyahkan tentang keharusan 
dan universalitas norma-norma moral, demikian Kueng, tak dapat 
berpijak pada argumentasi filosofis abstrak semata-mata. Filsafat 
hanya mampu menyentuh intelek manusia. Sementara keharusan 
nilai-nilai moral harus dapat menggugah ranah perasaan manusia, 
ruang di mana agama-agama dapat menembusnya dan bergerak. 
Karena itu krisis moralitas masyarakat moderen menuntut peran 
aktif agama-agama dalam ruang publik. 

Pancasila, Solidaritas Sosial dan Pandemi Covid-19
Perjumpaan Pancasila dengan konsep politik kontemporer 

seperti diuraikan pada bagian terdahulu menggarisbawahi dua 
peran penting Pancasila yakni melakukan koreksi terhadap patologi 
liberalisme yang cenderung memprivatisasi konsep hidup baik dan 
menunjukkan urgensi peran publik agama sebagai sumber moral 
dan solidaritas sosial dalam kehidupan berbangsa yang plural. 
Dalam bagian ini akan ditunjukkan lebih lanjut dan secara khusus 
peran Pancasila sebagai basis etis solidaritas sosial tersebut dalam 
mengatasi sejumlah tantangan hidup berbangsa terutama tantangan 
pandemi Covid-19.

Dalam kaitan dengan pandemi Covid-19, Pancasila perlu 
memainkan peran lebih kritis lagi terutama terhadap model atau 
paradigma pembangunan kapitalis neoliberal yang telah turut 
berkontribusi terhadap sejumlah bencana global seperti perubahan 
iklim dan juga pandemi Covid-19. Salah satu akar pandemi Covid-19 
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adalah model pembangunan ekonomi neoliberal yang telah 
menciptakan bencana ekologis. Menurut perkiraan World Health 
Organization (WHO), setiap tahun sekitar 4,2 juta penduduk dunia 
meninggal akibat polusi udara (Air Polution, 2020). Perubahan iklim 
juga akan berdampak pada penambahan angka kematian sebesar 250 
ribu orang dalam periode 2030-2050. Jika tidak ada langka radikal 
dalam mengubah model pembangunan, kerusakan ekosistem akan 
berakibat pada munculnya pandemi ganas lain di masa depan. 

Bagaimana peran Pancasila seharusnya dirumuskan dalam 
menghadapi model pembangunan yang destruktif ini? Meminjam 
ungkapan Slavoj Zizek, filsuf kontemporer dari Slovenia, peran 
kritis Pancasila mungkin sama dengan peran filsafat yakni sebagai 
“Unruhestifter” – “Pencipta Kegaduhan”. Peran ini sudah dihayati 
oleh filsafat sejak zaman Sokrates, yakni: “to corrupt the youth, to 
alienate (or, rather, ‘extraneate’ in the sense of Brecht’s verfremden) 
them from the predominant ideologico-political order, to sow radical 
doubts and enable them to think autonomously” - “Mengguncang 
pikiran generasi muda, menjauhkan mereka dari tatanan politik 
ideologi mainstream, menabur keraguan radikal dan memampukan 
mereka untuk berpikir mandiri” (Zizek, 2018: 6). Sebagai 
Unruhestifter, peran Pancasila sebagai sebuah filosofi bangsa dalam 
mempertahankan dan meningkatkan kualitas pembangunan dan 
juga kualitas demokrasi tidak hanya terbatas pada sejumlah patologi 
demokrasi dan model pembangunan ekonomi yang secara kasat 
mata tampak di permukaan ranah sosial. Sebagai filosofi bangsa 
Pancasila membantu kita merumuskan kritik yang lebih menukik 
guna menemukan sejumlah kesalahan paradigmatis konsep 
pembangunan yang telah melahirkan pandemi Covid-19 serta 
sejumlah pandemi lain di masa depan. 

Di hadapan sistem pembangunan yang eksploitatif dan 
destruktif terhadap ekologi, Pancasila menampilkan kodratnya 
sebagai sebuah sistem berpikir subversif. Artinya, Pancasila 
adalah sebuah metode berpikir kritis yang menentang setiap 
tatanan status quo. Berhadapan dengan paradigma pembangunan 
neoliberal mainstream, Pancasila sebagai landasan filosofis bangsa 
tampil sebagai sebuah kekuatan provokatif (Ibid.). Namun Zizek 
berpandangan bahwa peran subversif sangat sulit dijalankan dalam 
masyarakat kontemporer. Alasannya, manusia modern tidak lagi 



64

Covid-19: Bonum atau Malum?Diskursus Sosial Humaniora
BUNGA RAMPAI

hidup dalam sebuah tatanan totaliter tapi masyarakat liberal yang 
mengajarkan: jadilah dirimu sendiri, beranilah mengungkapkan 
dirimu apa adanya. Jadi perbudakan justru terjadi di tengah kondisi 
yang seolah-olah bebas. 

Subjek dalam masyarakat modern menurut Zizek berada 
dalam samudera pilihan-pilihan bebas. Ia dapat bepergian ke mana 
saja dan mengkonsumsi apa yang disukainya. Identitas personal 
dan kecenderungan seksual dapat selalu direkonstruksi secara baru 
(Ibid.). Seorang manager atau pengusaha dapat mencoba pelbagai 
pekerjaan yang diinginkannya. Namun, pilihan-pilihan bebas itu 
akhirnya berubah menjadi keharusan untuk memilih dan bermuara 
pada jajahan atau perbudakan Ueber-Ich (super ego): Kita harus terus 
mengkonsumsi, menemukan diri secara baru, agar dapat mengikuti 
perkembangan super cepat masyarakat kapitalis. 

Akibat dari perbudakan Ueber-Ich, manusia modern 
terperangkap dalam budaya konsumtif dan hedonis. Guna memenuhi 
naluri hedonisme konsumtif masyarakat kapitalis, sistem ekonomi 
neoliberal melebarkan sayapnya ke negara-negara dunia ketiga yang 
memberi upah rendah kepada buruh dan mempekerjakan anak di 
pabrik-pabrik (Ibid.). Ekspolitasi adalah sebuah keniscayaan agar 
roda mesin kapitalisme terus berputar. Tugas filsafat dalam kondisi 
seperti ini menurut Zizek ialah membuka mata generasi muda 
terhadap bahaya nihilisme yang berbusana kebebasan tanpa norma. 
Pancasila dapat mengambil peran kritis  ini juga yang menurut 
Zizek dimainkan oleh filsafat. Kita sedang hidup di masa krisis di 
mana identitas kita tidak lagi berpijak pada tradisi. Suatu masa di 
mana tak ada struktur makna dan tatanan nilai yang memampukan 
manusia untuk hidup melampaui prinsip hedonisme kapitalis. 

Seluruh proses pembangunan pasca Covid-19 harus dibangun 
atas dasar solidaritas. Pandemi Covid-19 menyadarkan dan membuka 
kembali kesamaan antara umat manusia yakni kerentanan universal 
(common vulnerability). Sebagai manusia kita terbentuk dari materi 
yang sama dan rentan. Karena itu kita semua adalah saudara dan 
saudari terlepas dari perbedaan agama, ras, budaya, status sosial dan 
bangsa. Kemanusiaan yang rentan itu menjadi basis persaudaraan 
dan solidaritas antar umat manusia. Persaudaraan tersebut 
mendesak kita untuk bersikap peduli terhadap yang lain terutama 
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yang menderita lewat imaginasi, kreativitas, dedikasi dan sikap 
dermawan. Sikap peduli dan solidaritas berawal dengan mengakui 
dan menerima kerentanan kita bersama. 

Solidaritas dan sikap etis di atas hanya dapat bertahan jika 
diterjemahkan ke dalam sebuah sistem politik. Tak dapat dipungkiri 
bahwa model pembangunan ekonomi global yang diterapkan 30 
tahun terakhir merupakan salah satu faktor penyebab munculnya 
pandemi virus corona. 174 ilmuwan Belanda bebarapa waktu lalu 
mengeluarkan sebuah manifesto tentang model politik ekonomi 
pasca Covid-19 (Planning for Corona, 2020). Manifesto ini dapat 
dijadikan panduan bagi pembangunan ekonomi global di masa 
depan termasuk di Indonesia. 

Model pembangunan neoliberal yang memberikan 
penekanan pada pertumbuhan telah bermuara pada kerusakan 
dan bencana ekologis yang membuka peluang bagi munculnya 
sejumlah virus mematikan seperti Covid-19. Untuk itu transformasi 
agrokultural harus menciptakan model pertanian regeneratif yang 
berpijak pada keselamatan biodiversitas serta promosi pangan 
lokal dan vegetarian yang berkelanjutan. Perhatian juga hendaknya 
diberikan pada pembanguan sejumlah sektor publik yang krusial 
seperti clean energy, kesehatan, pendidikan dan pengentasan 
kemiskinan. Sementara model pembangunan yang tidak sustainable 
dan hanya mendorong konsumsi harus dikurangi. Hal ini terutama 
berkaitan dengan sektor privat minyak, gas, pertambangan dan 
bisnis iklan. Paradigma ekonomi masa depan juga harus lebih banyak 
memberikan perhatian pada redistribusi yang adil. Untuk itu perlu 
ditetapkan upah minimum universal (universal basic income) yang 
bertolak dari sistem kebijakan sosial universal, penerapan sistem 
pajak progresif untuk penghasilan, laba bisnis dan kekayaan dan 
pengakuan akan nilai intrinsik kerja-kerja sosial, pelayanan publik 
seperti pendidikan dan kesehatan. 

Penutup
Tulisan ini telah menunjukkan bahwa Pancasila berperan 

penting sebagai basis solidaritas sosial dalam menghadapi pandemi 
Covid-19. Pancasila menginspirasi kita untuk bekerja sama melampaui 
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pertimbangan strategis-pragmatis semata dan memperteguh rasa 
berbela rasa sebagai anak bangsa. Pemimpin sejagad Gereja Katolik 
Roma, Paus Fransiskus, mengingatkan kita bahwa dunia sekarang 
sedang berada dalam kondisi dilanda “globalization of indifference” 
(globalisasi ketakpedulian) yang berdampak pada ketidakmampuan 
untuk menangis dan mengambil bagian dalam penderitaan 
orang lain. Di tengah dunia yang diwarnai dengan apatisme dan 
ketakpedulian, kita perlu mempromosikan  budaya tandingan yakni 
sikap bela rasa (compassion) dan belas kasih (mercy). 

Pandemi Covid-19 menyadarkan dan membuka kembali 
kesamaan antara umat manusia yakni kerentanan universal 
(common vulnerability). Sebagai manusia kita terbentuk dari meteri 
yang sama dan rentan. Karena itu kita semua adalah saudara dan 
saudari terlepas dari perbedaan agama, ras, budaya, status sosial dan 
bangsa. Kemanusiaan yang rentan itu menjadi basis persaudaraan 
dan solidaritas sebagai sebuah bangsa dan juga antar umat manusia 
pada tatanan global. Persaudaraan tersebut mendesak kita untuk 
bersikap peduli terhadap yang lain terutama yang menderita lewat 
imaginasi, kreativitas, dedikasi dan sikap dermawan. Sikap peduli 
dan solidaritas berawal dengan mengakui dan menerima kerentanan 
kita bersama. Solidaritas ini secara institusional diperteguh oleh 
paham hak-hak asasi manusia yang sudah menjadi landasan etis 
berpolitik di Indonesia sejak reformasi bergulir. Pancasila adalah 
locus kontekstualisasi konsep universal hak asasi manusia di 
Indonesia agar menjadi bagian dari hidup masyarakat. Pancasila juga 
mencegah bahaya privatisasi konsep hidup baik seperti dipraktikkan 
dalam masyarakat liberal. 
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Pengantar
Merebaiknya pandemi Covid-19 meredam laju arus peradaban 

tanpa kompromi. Dalam jargon Friedrich Nietzsche wabah korona 
memaksa terjadinya “Umwertung aller Werte” (penjungkirbalikkan 
segala nilai) (Nietzsche,1988). Apa  yang rutin dan permanen 
dianggap kemelut. Ritual bersama keagamaan, keluarga, kerja dan 
proses belajar-mengajar ditangguhkan. Kebiasaan jabat tangan, 
berkumpul bersama keluarga besar, kedekatan antara cucu dan 
kakek-nenek dianggap riskan dan sebaiknya dielakkan. Kita berada 
dalam situasi darurat. Pelbagai protokol kesehatan mendikte ritme 
hidup kita. 

Apa yang keluar dari keadaan darurat perlahan-lahan 
bermetamorfosa sebagai  normalitas. Filsuf Italia Giorgio Agamben 
melihat restriksi yang dikeluarkan pemerintah terhadap warga 
sebagai bahaya munculnya sistem totaliter yang mengontrol segala 
aspek kehidupan (Agamben, 2020). Batas antara ruang publik 
dan privat menjadi tipis. Kecemasan Agamben tampaknya agak 
berlebihan. Dari pelbagai pihak ia diserang dan terpaksa merevisi 
kajiannya. 

Yang pastinya bahwa pandemi korona mempercepat laju 
proses digitalisasi yang sudah sekian lama termasuk bagian intrinsik 
dimensi peradaban hidup abad ke-20 dan 21. Kemajuan digital 
mendapat apreasi maksimal oleh publik sejak merebaknya wabah 
korona. Biarpun tidak selamanya efektif, berkat bantuan inovasi 
digital bisa dijalankan misalnya onlinelearning, pelajaran dalam 
jaringan, webinar dan sebagainya. 

Dari “homo sapiens” ke “homo digitalis”
Manusia merupakan spesias luar biasa yang menghuni 

planet ini. Terlepas dari semua keberhasilan kita, kita akan segera 
digantikan. Fenomen ini bukanlah hal baru dalam sejarah, karena 
evolusi dengan skala mutasi dan seleksi tidak pernah berhenti. 
Dalam arena ini yang kalah akan lenyap dan yang baru akan 
menggantikan posisinya. Sekitar lebih dari 50 ribu tahun yang lalu 
makhluk neanderthal (homo neanderthalis) lenyap akibat tampilnya 
homo sapiens (insan berintelek). Kita tidak tahu persis kapan atau 
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bagaimana neanderthal punah, bisa jadi karena mereka tidak 
sanggup beradaptasi dengan perubahan iklim. Sebagaimana nasib 
kaum neanderthal, homo sapiens juga bisa digantikan. Penerus kita 
adalah makhluk digital (homo digitalis) sebagai perkembangan lebih 
lanjut dari genus manusia dalam bentuk digital. Pemikiran manusia 
digantikan oleh pemikitan digital dan aktivitas manusia di dunia 
nyata digantikan oleh aktivitas digital di dunia virtual. Inilah masa 
depan kecerdasan buatan kita. 

Kini begitu marak digaungkan industri 4.0 di segala bidang: 
Marketing 4.0, privasi 4.0, kesehatan 4.0, perguruan tinggi 4.0, 
dan sebagainya. Digitalisasi yang bertakhta saat ini menantang 
rasio manusia dan parameternya. Mungkinkah bisa digemuruhkan 
pencerahan 3.0? Jika saya menyinggung pencerahan 3.0, maka tentu 
saja sebelumnya telah terjadi pencerahan 1.0 dan pencerahan 2.0.

1. Pencerahan 1.0 

Dengan acuan pada sejarah filsafat sebagai bunda segala 
ilmu pengetahuan, maka  abad ke-6 sebelum Masehi dikategorikan 
sebagai momentum historis yang sangat menentukan. Filsuf Jerman 
Karl Jaspers dalam karyanya “Vom Ursprung und Ziel der Geschichte“ 
(1955) melihat era ini dalam konteks perkembangan sivilisasi, sains 
dan teknologi sebagai “Achsenzeit” (zaman Poros), biarpun pada 
banyak abad sebelumnya telah tercatat aneka peradaban yang tinggi 
di Sumeria, Cina, Mexico, Babilonia dan Mesir dengan eksplorasi 
akurat misalnya di bidang agraris, matematika, geometri dan 
astronomi (Jaspers, 2017). 

Peradaban dan perkembangan  manusia  yang membuatnya 
sebagai makhluk  bersejarah (homo historicus) dicirikan di 
antaranya: (1) Kemampuan menemukan dan menggunakan alat-alat 
bantu dalam mengatasi tantangan hidup diantaranya tongkat, batu, 
kapak, pakaian yang terbuat dari kulit binatang. Kelak ditemukan 
pula sarana lain yang mempergampang hidup seperti pemanfaatan 
hewan untuk  pertanian dan transportasi. (2) Penggunaan bahasa 
sebagai media komunikasi verbal. (3). Timbulnya kesadaran 
kolektif. (4). Penetapan nilai-nilai sebagai piranti hidup dan tabu 
atau larangan yang menghadirkan koridor relasi hidup baik dalam 
tataran intrahuman maupun superhuman dan infrahuman. (5). 
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Organisasi hidup bersama misalnya sistem pengairan – yang 
serentak melahirkan modus pengelola dan penjaga. (6). Penemuan 
tulisan. Tradiri menulis mulai dikenal di Sumeria di Mesopotamia 
(3300 tahun SM), Mesir (3000 tahun SM) dan Cina (2000 tahun 
SM). Bersamaan dengan itu struktur hidup bersama semakin nyata 
dengan munculnya kelas yang melek menulis dan membaca – yang 
boleh dipahat sebagai kaum aristokrasi kuno. Kesadaran kolektif 
semakin diperluas berkat kesamaan bahasa misalnya. Benih ini 
kelak memunculkan konsep kerajaan dan bangsa. 

Mengapa Jaspers mendeteksi abad ke-6 SM sebagai zaman 
poros? Dengan berbasis pada perkembangan peradaban yang telah 
ada muncul kontinuitas pertumbuhan yang sangat menentukan 
dan strategis bagi perkembangan kebudayaan dunia selanjutnya 
khususnya di sektor spiritualitas dan rasionalitas. Lokasi penting 
bagi fundaman kerohanian dan intelektualitas menurut Jaspers 
adalah Cina, India, Persia (Iran), Yahudi dan Yunani. Abad ke-6 
SM melahirkan figur-figur peletak dasar spirit kemanusiaan dan 
peradaban: Zarathustra di Persia dengan ajaran berpikir baik, 
berbicara baik dan berlaku baik, Confusius di Cina, Nabi Elia, Yesaya 
dan Yeremia sebagai pembela gagasan monoteisme mutlak di Israel. 
Abad ke-6 SM dianggap sebagai masa lahirnya filsafat di Yunani. 

Para filsuf awal di wilayah Ionia dan Elea seperti Thales dari 
Milet, Parmenides, dan sebagainya melakukan revolusi besar dalam 
peradaban pemikiran. Dalam diri manusia terpatri kecenderungan 
untuk mencari penjelasan terhadap apa yang diamati dan 
dialaminya. Prinsip kausalitas yang memainkan peran penting 
dalam ilmu pengetahuan pada dasarnya merupakan bagian  dari 
hakikat manusia. Terhadap asal-usul dan pelbagai fenomen alam 
mulai dicari penjelasan yang rasional; suatu hal yang bertentangan 
kebiasaan hingga saat itu yang berbasis pada mitos, dongeng 
atau legenda. Para pemikir Yunani kuno mulai mempertanyakan 
kebenaran mitos yang ada dalam masyarakat zaman mereka. 
Pertimbangan dan penjelasan akal budi mendesak penuturan tradisi 
yang  menghubungkan peristiwa alam dengan aktivitas Yang Ilahi 
atau dewata. Dalam budaya mitologi Yunani apa yang ada di dunia ini 
dan segala peristiwa alam selalu berkaitan dengan dewa-dewi yang 
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konon berdomisili di gunung Olympus; dalam bahasa vulgarnya: 
Segalanya ada tuannya. Mitos dengan ini acapkali berhubungan erat 
dengan takhyul. Guntur terjadi misalnya karena dewa Jupiter sedang 
lewat di angkasa dengan keretanya. Murid Thales, Anaximander 
dan Anaximenes menjelaskan bahwa guntur terjadi karena angin, 
dan kilat timbul akibat benturan antara angin dan awan. 

Tradisi mitos atau legenda sebagai model penjelasan alam 
pada prinsipnya terdapat dalam semua kebudayaan dan bangsa di 
dunia ini. Asal-usul danau Ranamese dikaitkan dengan dongeng 
Empo Mese – si pemburu yang mendapat hari naas dengan tidak 
mendapatkan jarahan. Tiba-tiba ia melihat cincin emas dan berusaha 
mengambilnya dengan tombaknya, celakanya bukan cincin yang 
didapatinya, tetapi air yang pada akhirnya  menenggelamkannya. 
Penjelasan rasionalnya, yakni adanya danau Ranamese setelah 
letusan gunung Nampar Nos atau Ranaka sekitar 400 tahun yang 
lalu. 

Biarpun manusia telah maju dan berkembang, jenis 
penjelasan yang berbasis pada mitos ini tidak seluruhnya sanggup 
dieliminasikan akal budi dan penjelasan ilmiah. Pada awal 
merebaknya virus korona, muncul sekian banyak teori konspirasi 
yang tak lain dari wajah baru mitos yang menampilkan penjelasan 
alternatif, di antaranya virus korona segaja diproduksikan dan 
disebarluaskan demi mereduksi populasi manusia di bumi atau bisnis 
di bidang industri farmasi. Model penjelasan seperti ini lazimnya 
begitu cepat mendapat konsumen, biarpun ia sangat dangkal dari 
sudut pandang epistemologi (Waton, 2020).

Peralihan model berpikir di atas dalam kancah ilmiah 
dikatakan sebagai perubahan dari Mitos ke Logos (dari legenda ke 
rasio)(Verweyen, 2005). Mitos dan Logos dalam konteks ini dipahami 
sebagai dua metode penjelasan dunia selaras dengan sikap manusia 
yang bernafsu menjelaskan segala yang dijumpainya. Perbedaan 
mendasar keduanya bisa terlihat dalam bagan berikut. 
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Pemikiran Mitos Pemikiran Rasional
Mitos  = gambar, cerita, legenda.  Logos = kata, akal budi 

(intelek).   
Gambar, perumpamaan, 
dongeng memaparkan fenomena 
alam secara simbolis (penciptaan 
dunia, adanya siang dan malam, 
api, kilat, guntur, dll.).

Bahasa yang formal dan 
abtrak, hipotesis dan teori 
menjelaskan fenomena alam.  

Berbasiskan kepercayaan; tidak 
ada pertanyaan dan refleksi 
kritis. 

Berlandaskan pertimbangan 
logis, pertanyaan dan 
refleksi kritis terhadap setiap 
hipotesis dan teori. 

Mujizat atau keajaiban, Yang 
Ilahi sebagai jawaban atas 
pertanyaan (Misalnya: Dari 
mana asal-usul kehidupan? 
Kehidupan merupakan ciptaan 
Tuhan). 
Yang Ilahi berperan penting 
(protagonis). 

Ditinggalkan jawaban 
yang berkaitan dengan 
Yang Transenden dan 
dirumuskan penjelasan 
berdasarkan hipotesis dan 
teori. (Contoh: Dari mana 
muncul kehidupan? Thales 
menjawab: Kehidupan 
berasal dari air).  
Manusia sebagai aktor 
utama. 

Mitos berada di seberang yang 
benar dan salah“, artinya: Ia 
hidup hanya dari orang yang 
mempercayainya. Pertanyaan 
kritis menghancurkan eksistensi 
mitos.  

Teori yang rasional terbuka 
untuk didiskusikan pada 
wilayah salah dan benar. 
Pertanyaan kritis mengarah 
kepada pembukaan kedok 
kelemahan dan kesalahan, 
yang membantu koreksi dan 
perubahan serta munculnya 
teori yang lebih adekuat. 

Mitos bersifat statis, maksudnya 
ia diteruskan dari generasi ke 
generasi tanpa  perubahan. 

Pemikiran rasional becorak 
dinamis, artinya ia berubah 
dan berkembang.  
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Revolusi pemikiran dari Mitos ke Logos ini dalam konteks 
elaborasi filsafat boleh dipahat sebagai pencerahan Ioner atau - 
dengan istilah keren – “Pencerahan 1.0”. 

2. Pencerahan 2.0 

Pancaran pencerahan 1.0 kelak sirna dan kelabu dalam 
abad pertengahan – yang dianggap abad gelap (aetas obscura) 
yang berkulminasi pada abad ke-16 dan 17 (Gurewitsch, 1978). 
Kekristenan yang mulanya tergolong sekte dalam agama Yahudi 
berhasil merebut status agama negara dalam kekaiseran Romawi 
dan kelak mendominasi seluruh Eropa. Pandangan agama Kristen 
menjadi tolok ukur tunggal kebenaran. Kekristenen menentukan 
aspek kehidupan sosial, budaya dan politik. Ilmu pengetahuan dan 
filsafat tidak lagi dihadirkan sebagai disiplin yang otonom. Mereka 
menjadi pelayan teologi (ancilla theologiae). 

Doktrin gereja merem dan membatasi perkembangan 
ilmu pengetahuan. Ilmuwan akan dicap bidaah atau heresi,  jika 
mereka tidak melakukan penelitian dalam semangat gereja atau 
yang melakukan studi bertentangan dengan ajaran resmi gereja. 
Kebebasan ilmiah dianulir. Pada leher para ilmuwan bergantung 
pedang Damokles. Tak sedikit yang bukan saja diekskomunikasikan 
dari gereja, tetapi dipenjarakan dan dihukum mati. Lembaga-
lembaga gerejawi melihat sains sebagai ancaman terhadap supremasi 
mereka. Pandangan Kristen-Alkitabiah tentang dunia dan manusia 
tidak boleh dirusak oleh wawasan baru, berbeda atau bahkan 
bertentangan. Teologi Alkitabiah-Kristen sebagai panglima. 

Berikut ini saya memghadirkan dua dari sekian banyak 
korban kebrutalan gereja pada zaman gelap. Pertama: Galileo 
Galilei menjadi korban keganasan gereja, karena ia menegaskan 
heliosentrisme (paham matahari sebagai pusat tata surya) – yang 
berseberangan dengan falsafah biblis yang geosentris (dunia sebagai 
pusat semesta). Karyanya dibredel dan dia harus menjalani hukuman 
tahanan rumah seumur hidup. Kedua, Giordano Bruno bukan saja 
penyokong heliosentrisme yang digagas Nikolaus Kopernikus, tetapi 
ia melangkah lebih jauh dengan mengajarkan adanya tata surya 
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yang lain, yang di planet-planetnya terdapat makhluk hidup. Ia 
ditangkap inkuisisi Gereja dan ditawan di Castel Malaikat di Roma. 
Proses hukum atasnya berlangsung selama tujuh tahun. Ajarannya 
dianggap sesat. Giordano diminta untuk bertobat dan menarik 
kembali pahamnya, namun  ia menolak. Lantas ia ditilik sebagai 
bidaah yang keras kepala dan tidak bertobat. Paus Klemens III 
menjatuhkan hukuman mati atasnya. Sebagai eksekusinya rahang 
Giordano Bruno dijepit dengan besi, lidah dan langit-langit mulutnya 
ditusuk dengan paku. Dia diarak telanjang melintasi jalan-jalan 
Roma dan dibakar di tiang pancang. 

Kolaborasi maksiat antara pemimpin agama (monarki gereja) 
dan politik (aristokrasi) menghasilkan kesenjangan sosial. Rakyat 
mengalami penderitaan. Rakyat atau umat diindoktrinasi untuk 
menerima penderitaan dengan janji akan diganjari kebahagiaan 
kekal. Posisi manusia dipahat sebagai hamba dan bukannya subyek 
di hadapan Tuhan. Pimpinan rohani dan politik hidup dalam 
kemewahan. Pendidikan dikhususkan buat kaum aristokrasi dan 
rohaniwan.

Kegelapan ini kelak ditantang oleh humanisme dan 
renaisance (kelahiran kembali) sebagai gerakan pendidikan dan 
kebudayaan. Dominasi gereja dikritik. Jalan untuk memperdalam 
kembali warisan Yunani kuno yang humanis dan rasional diretas 
selaras dengan pekik program humanisme yang digagas Erasmus 
dari Rotterdam: “Ad fontes!” – Kembali ke sumber! Gagasan budaya 
Yunani dan Romawi harus dihidupkan kembali dan dijadikan 
sebagai motor kemajuan. Untuk itu sangat urgen bahwa manusia 
hendak ditempatkan kembali sebagai pusat perhatian. Manusia 
tampil sebagai tuan atas dirinya sendiri. Ia menuangkan kebebasan 
berekspresi dalam seni. Tubuh manusia dibedah dan anatominya 
diteliti demi kepentingan kedokteran. Hidup sejati adalah di 
dunia ini, bukannya di dunia seberang. Kemanusiaan menghirup 
aroma baru. Manusia memahami diri sebagai aktor yang kritis, 
sanggup merubah diri dan dunianya. Dialah pribadi otonom yang 
mengendalikan kemampuan demi tercapai cita-citanya. 
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Proses jati diri manusia sebagai subyek ini mendapat 
momentum terpenting dan menentukan lewat gemuruh Pencerahan 
tahun 1700 yang terjadi di beberapa negara di Eropa Barat (Inggris, 
Jerman, Perancis dan Italia). Istilah pencerahan yang sebenarnya 
muncul dalam konteks ini. Kata pencerahan diadopsi dari metafora 
cahaya sebagai antonim terhadap abad pertengahan yang gelap. 

Geliat pencerahan mempromosikan pembebasan dari 
takhyul, dogma dan prasangka tradisional serta independensi 
intelektual.  Filsuf Jerman Immanuel Kant mengartikan pencerahan 
sebagai pintu keluar dari ketidakdewasaan akibat kesalahan sendiri 
yakni takut untuk menggunakan akal budi sendiri; dan dengan 
ini membiarkan diri dituntun oleh pemikiran pihak lain. Secara 
mengutip penyair Roma Kuno Horatius, Kant menyerukan “sapera 
aude” – beranilah berpikir sendiri atau beranilah memanfaatkan 
budimu sendiri (Kant, 1999). Setiap manusia memiliki kemampuan 
intelektual. Dengan ini kita ditantang untuk berani mengetahui dan 
bereksplorasi, agar kita bisa bebas dari penjara ketidakmatangan, 
kepicikan dan inferioritas. Pencerahan ditandai dengan berpikir 
mandiri dan kritis. 

Gerakan pencerahan membawa perubahan yang radikal 
dalam kehidupan dan peradaban kemanusiaan selanjutnya. Ilmu 
pengetahuan mendapat humus. Demokrasi mulai ditata secara 
apik setelah terkikisnya sistem monarki dan absolutisme. Revolusi 
Perancis dengan pekik “Liberté, Egalité, Fraternité” (Kebebasan, 
Kesamaan dan Persaudaraan) diinspirasi oleh semangat pencerahan. 
Humanisme didongkrak hingga munculnya pelbagai piagam hak-
hak asasi dan martabat manusia. 

Di hadapan keberanian budi semuanya bisa dipertanyakan, 
termasuk Tuhan, agama, segala ketetapan yang baku dan dianggap 
tabu. Lingkaran moral yang membelenggu harus diputuskan. 
Dalam bidang agama misalnya segala yang tidak rasional hendak 
dibasmi. Arus pencerahan berusaha menggagas agama rasional dan 
umat beriman diminta untuk beriman secara kritis dan rasional. 
Studi hermeneutik dan proses  yang kelak dinamakan Rudolf 
Bultmann sebagai “Entmythologisierung” (demitologisasi) sangat 
digiatkan. Pelbagai warisan keagamaan sebagaimana digores 
dalam kitab suci bukannya harus ditelan bulat-bulat sebagai yang 
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diturunkan oleh Allah, tetapi bisa dicari konteks dan latar belakang 
munculnya teks dimaksud (Sitz im Leben), yang pada akhirnya 
bisa dipertanggungjawabkan secara rasional. Jika umat beriman 
diminta untuk menerima segala yang tertulis dalam kitab suci dan 
apa yang ditradisikan agama tanpa harus bersikap kritis atasnya, 
maka tindakan demikian tidak lain dari indoktrinasi (cuci otak) dan 
ideologisasi agama. 

Pencerahan sangat transparan menyajikan optimisme 
intelektual. Tekad bernas ini tentu tidaklah otomatis dan bebas 
dari halangan. Prosesi intelektual dirongrong dekadensi hingga 
munculnya kebiadaban. Ironisnya Perang Dunia Pertama dan Kedua 
justru terjadi setelah dicetuskan pencerahan. Pencerahan bukanlah 
hal yang sekali jadi. Ia mesti  senantiasa diperjuangkan. Manusia 
selalu terjerumus dalam irasionalitas selaras dengan definisi baku 
manusia sebagai “animale rationale” – binatang atau hewan yang 
berpikir. Aspek kehewanan atau kebinatangan tetap menjadi bagian 
intriksik dari esensi manusia – entah kita mau atau tidak mau. 
Kecerdasan budi dan nurani hendaknya tetap dipupuk agar kita 
sanggup meredam dan menyetir naluri kebinatangan dalam diri 
kita. 

3. Digitalisasi: Berkat dan Kutukan (Wolf and Gobel, 2018)

Salah satu prestasi spektakuler insan rasional (homo sapiens) 
yang marak dewasa ini adalah inovasi digital. Prestasi ini layak 
diapresiasi. Arus digitalisasi berjalan begitu deras dan mayoritas 
manusia kelabakan untuk menjadi insan independen dalam berpikir 
dan berperilaku dalam era digitalisasi ini. Apa yang terjadi di 
dunia ini bisa diakses di mana saja. Apa yang dalam abad kemarin 
dipergunjingkan sebagai “village global” kini merupakan fakta dalam 
dunia maya. 

Digitalisasi juga dengan gencar menampilkan aneka 
paradoks seperti tersebarluasnya kebenaran dan fake news  dengan 
batasnya yang acapkali sangat tipis. Alur demokrasi yang lazimnya 
berbau birokratis, kini dipermudah media massa dan sosial yang 
menampilkan “liquid democracy“ (demokrasi mengalir). Media sosial 
kini sebagai ajang demokrasi yang transparan. Hakikat demokrasi 
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terpancar di sana dengan piranti ketiadaan tabu. Di balik kekritisan 
terhadap praktek demokrasi dalam forum medsos, acapkali 
dikangkangi sikap yang bertanggung jawab, fair dan respek. 

Revolusi digital mempermudah banyak hal. Kita tidak mesti 
berbelanja ke toko, tetapi aktivitas ini bisa dilakukan secara online. 
Pelbagai Meeting dilakukan secara virtual. Hiburan tersedia di 
Netflix atau kasino online. Salah satu misi penting digitalisasi adalah 
bahwa kinerja dan sistem ketenagakerjaan yang selama ini kita 
kenal suatu saat lagi akan berakhir. Pergolakan zaman akan muncul. 
Jutaan lapangan kerja akan digantikan mesin dengan kecerdasan 
buatan dan pengangguran massal mengintai kita. Fenomen ini 
bisa diparalelkan dengan revolusi industri pada paruhan kedua 
abad ke-18. Baik dahulu maupun sekarang banyak yang tidak bisa 
membayangkan berapa dramatisnya mesin mengubah dunia. 
Digitalisasi mencanangkan untuk mengubah dunia secara radikal. 

Secara teknis dan dalam tataran kecerdasan artifisial 
mungkin digitalisasi secara populer belum dirasakan efeknya yang 
luar biasa. Secara personal dan sosial, perilaku hidup kita telah 
dikuasai semangat digital. Berapa banyak waktu yang kita habiskan 
dengan gadget, bila dibandingkan dengan sesama manusia. 
Individualisasi dan alienasi atau keterasingan begitu marak. Horison 
pandangan menjadi sempit. Relasi sosialnya sangat artifisial yakni 
dengan alat elektronik dimaksud. Digital merongrong kesehatan 
manusia baik kesehatan fisik, mental maupun penyakit sosial dan 
penyakit peradaban (penyakit cyber) ( Spitzer, 2015). Penyakit autis 
sosial kian merebak. Anak-anak usia dini dan sekolah yang lazimnya 
bermain dengan rekan-rekan seusianya kini lebih betah dengan 
online-game yang sangat membuat mereka ketagihan. Orangtua 
kehilangan kendali dan kontrol terhadap mereka. Tak sedikit yang 
belajar sambil bermain game onlie selaras dengan kompetensi 
multitasking. Multitasking pada dasarnya sangat merugikan 
konsentrasi, internalisasi dan kontemplasi. Prestasi di sekolah 
merosot drastis. 

Dunia psikologi media berbicara tentang gejala demensia 
digital (Spitzer, 2012). Demensia digital di sini tidak seperti 
dalam geriatri yakni keadaan disorientasi dan merosotnya daya 
kognitif. Demensia digital mengacu pada teori bahwa peningkatan 
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penggunaan media digital mengakibatkan defisit mental. Anak-
anak dan remaja yang menggunakan media digital sejak dini 
seringkali tidak mencapai taraf kecerdasan yang dapat mereka capai 
dan begitu cepat mengalami kemerosotan ketrampilan mental dan 
sosial. Hingga tahun 2000 istilah demensia digital atau penyakit 
alzheimer digital mengacu pada ketakutan akan hilangnya memori 
kolektif budaya secara menyeluruh karena data yang tersimpan 
hilang secara permanen karena rusaknya format analog penyimpan 
data seperti disket, USB, dan sebagainya. Kini kita manusia berada 
dalam „zaman pelupa“, karena kita tidak harus belajar sebanyak 
dulu. Semuanya bisa dicari di google, dihitung dengan kalkulator 
dan diarahkan oleh alat navigasi dalam perjalanan. 

Di tengah tagihan digitalisasi khususnya di bidang 
pendidikan perlu diperhatikan bahwa pendidikan itu lebih luas dari 
transfer pengetahuan dan asah otak. Digitalisasi tidak pernah boleh 
mendesak pedagogi.  

Penutup: Pencerahan 3.0 
Identitas kita manusia kembali bertambah satu aspek yakni 

homo digitalis (makhluk digital). Era digital tampil sebagai tantangan 
kaliber dalam hidup kita.  Pertanyaan terpenting dalam neraca ini 
bukan lagi “bagaimana kita akan hidup”, melainkan “bagaimana 
kita mau hidup”. Pertanyaan kedua ini berkaitan dengan etika dan 
tanggung jawab. Sejauh ini kita masih menikmati revolusi digital dan 
pelbagai catatan kritis atasnya mungkin masih dianggap sebagai cap 
hitam yang berlebihan. Yang pastinya kita tidak bisa memerdekakan 
diri dari digitalisasi. Mungkin tidak salah kita melihat pandangan 
pengusaha milioner Elon Musk, yang bergiat di bidang revolusi 
digital. Musk menilai kecerdasan artifisial sebagai bahaya akbar 
bagi umat manusia, lantaran ia akan mengendalikan segala aspek 
kehidupan. Tanpa tedeng aling-aling ia mengemukakan bahwa 
kecerdasan artifisial lebih berbahaya dari senjata nuklir. Baginya 
jalan keluarnya hanyalah dengan penggabungan otak manusia 
dengan kecerdasan buatan (Demling, 2020). Motonya berbunyi: “If 
you can’t beat them, join them” (jika anda tidak mengalahkannya, 
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bergabunglah dengannya). Lazimnya Musk tidak berhenti pada 
visi, tetapi ia berinvestasi dalam mengimplementasikannya. 
Ia mendirikan perusahaan Neuralink (2016) yang hendak 
mengembangkan perangkat untuk komunikasi antara otak manusia 
dan komputer, yang dinamakan „interface otak-komputer“. Tautan 
ini memungkinkan otak manusia untuk memahami kecerdasan 
artifisial – artinya demokratisasi  otak manusia dengan kecerdasan 
buatan.  

Digitalisasi membantu dan mencerahkan kita dalam banyak 
hal. Namun sadar atau tidak sadar kita sedang dikungkung dan 
dipenjarakan olehnya tanpa pretensi untuk mendiskreditkan atau 
mempersetankan digitalisasi. Kediktaturan digital sedang meraja. 
Kediktaturan jenis ini tampaknya sangat semu, karena kita tidak 
bisa mengidentifikasikan sang diktator yang sedang berkuasa dan 
memanipulasi manusia secara halus. Dengan cara tanpa kekerasan 

dan represi, ia tengah 
merampas kebebasan kita 
dan kita juga secara sukarela 
membiarkan diri dikuasainya. 
Sebagaimana pencerahan 
1.0 dan 2.0 rupanya kita 
memerlukan pencerahan 3.0 
demi menjagakan kita dari 
bius digital, agar kita meraih 
kembali kesubyekan kita 
yang otonom, kritis, sehat, 
integral dan humanis. Antara 
tahun 1797-1999 seniman 
Spanyol Francisco de Goya 
melukiskan seseorang yang 
sedang tidur dalam posisi 
duduk dan di belakangnya 
bergentayangan binatang-
binatang malam yang 
menyeramkan. Lukisannya 
diberi judul: “El sueño de 
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la razón produce monstruos” (Akal budi yang tidur/bermimpi 
melahirkan hal-hal yang menyeramkan). Rasio yang dininabobokan 
sangat berbahaya. Monster yang bisa muncul akibat budi yang 
bermimpi hanya dibekukan jika rasio kita selalu terjaga dan tetap 
memegang kendali.
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Pengantar
Jasser Auda menulis sebuah karya terkenal berjudul Maqãsid 

al-Sharî’ah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach. Karya 
ini bermanfaat bagi mereka yang tertarik pada hubungan antara 
Islam dan berbagai macam subyek seperti filsafat hukum, moralitas, 
hak asasi manusia, kesamaan antaragama, masyarakat sipil, 
integrasi, pembangunan, feminisme, modernisme, postmodernisme, 
teori sistem dan budaya. Profesor Jasser Auda adalah anggota 
pendiri dan Ketua Komite Dakwah International Union of Muslim 
Scholars, anggota Dewan Eropa untuk Fatwa dan Penelitian dan 
mengajar serta mengawasi penelitian tentang Maqasid Al-Shariah 
di Fakultas Studi Islam di Doha. Sebelumnya Auda adalah Direktur 
Pusat Maqasid dalam Filsafat Hukum Islam di London, Wakil 
Direktur Pusat Perundangan dan Etika Islam di Doha, dan seorang 
profesor di Fakultas Hukum, Universitas Alexandria, Mesir, Fiqih 
Islam Akademi India, Universitas Amerika di Sharjah, University of 
Waterloo, Kanada. Auda juga adalah seorang penceramah tentang 
Islam, hukum dan etika di pelbagai universitas dan institut di 
seluruh dunia dan menulis sejumlah buku.

Melalui sudut pandang filsafat sistem, Auda menyajikan 
sebuah jalan yang multiperspektif sebagai bagian dari usaha 
merumuskan hukum Islam (fiqh) berdasarkan maksud dan 
tujuan hukum Allah (maqashid syariah). Salah satu tujuan Auda 
mempercakapkan hukum Islam dengan pendekatan filsafat sistem 
adalah menggambarkan dan menegaskan sifat kognitif dari hukum 
Islam (Bdk. Eickelman, 2009:2). Secara lebih khusus, pemikiran Auda 
membawa pembaca dan kaum intelektual pada umumnya kepada 
keterbukaan wawasan tentang konsep fiqh modern berdasarkan 
maqāsid al-shari’ah yang memberikan solusi untuk kehidupan 
manusia demi terciptanya keselarasan dan keseimbangan dalam 
kehidupan manusia. Di titik ini, Auda mencoba menghadirkan sebuah 
konsep sistem yang dapat mengatur kehidupan umat Islam (dan 
juga bagi umat yang lain) agar berjalan sesuai apa yang dikehendaki 
Sang Pencipta, apa yang dimaksudkanNya bagi umatNya melalui 
hukum-hukumNya yang bermuara pada asas kebermanfaatannya 
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bagi kemanusiaan universal. Tulisan ini akan menelisik gagasan 
Auda tersebut dan darinya dapat ditemukan sejumlah implikasinya 
bagi perkembangan peradaban keilmuan dan kemanusiaan dalam 
menata kemaslahatan umum.

Salah satu kemaslahatan umum yang menjadi problem 
internasional saat ini adalah pandemi covid-19. Pasca merajalelanya 
covid-19 ke seantero dunia, pelbagai pandangan tentangnya 
bermunculan seirima tersebarnya  informasi-informasi terkait virus 
ini yang tak jarang diselipi dengan informasi yang masuk dalam 
golongan misinformasi. Penelitian yang dimuat di Bulletin of The 
World Health Organization terkait studi-studi di masa awal pandemi 
menegaskan bahwa 0,2 persen hingga 2,28 persen informasi tentang 
covid-19 yang diunggah di media sosial diklasifikasikan sebagai 
misinformasi, yakni informasi yang tidak benar namun orang 
yang menyebarkannya percaya bahwa informasi tersebut benar 
(Https://apps.who.int. Lihat pula https://tirto.id/survei-pandangan-
terhadap-covid-19). Hemat saya, kekacauan informasi dalam 
bentuk misinformasi akan diperparah oleh dua kekacauan lainnya. 
Pertama, disinformasi yakni informasi yang tidak benar dan orang 
yang menyebarkannya juga tahu kalau itu tidak benar dan sengaja 
disebarkan dengan maksud untuk menipu, mengancam, bahkan 
membahayakan pihak lain. Kedua, malinformasi yakni informasi 
yang benar namun digunakan untuk mengancam keberadaan 
seseorang atau sekelompok orang dengan identitas tertentu. 

Kekacauan informasi dapat menjebak para penerima atau 
pembacanya ke dalam sikap: hitam, buruk, salah. Atau, dapat 
pula membawa mereka lebih jauh pada posisi binear: kami yang 
benar, kalian yang salah; versi kami yang sah, versi kalian keliru; 
pandangan kami lebih benar, pandangan kalian salah. Atau, ajaran 
agama-agama yang benar sementara ilmu pengetahuan menjadi 
‘racun’ bagi agama. Hemat saya, posisi ini selanjutnya dapat 
menghantar seseorang untuk mengusung persepsi yang salah atas 
sebuah kenyataan dari sudut pandang tertentu saja yang belum 
tentu terbukti sebagai yang paling benar. Sebagai misal, dalam 
sebuah pertemuan Webinar Kebangsaan Lintas Agama (8 Agusuts 
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2021) yang dihadiri sejumlah tokoh agama yang tergabung dalam 
Forum Kerukunan Umat Beragama, Ketua PP Muhamadiyah Syafiq 
Mughni menegaskan bahwa hingga saat ini masih ada masyarakat 
dan tokoh agama yang memiliki persepsi yang salah tentang covid-19 
di mana covid-19 dipandang sebagai hasil rekayasa. Menurutnya, hal 
itu disebabkan oleh diciptakannya segregasi yang kuat antara ilmu 
pengetahuan dan agama. Wujudnya menyata dalam pandangan 
dan sikap sekelompok orang yang hanya mendasarkan kepercayaan 
pada apa yang diamanatkan oleh agama saja dan mengabaikan hasil 
temuan ilmu pengetahuan. Baginya, agama dan ilmu pengetahuan 
harus berkolaborasi (https://www.republika.co.id). Sementara 
itu, dari perspektif lain Pendeta Jacklevyn Manuputti melihat 
bahwa pandemi dipolitisasi oleh sekelompok orang sesuai dengan 
kebutuhan kepentingannya masing-masing. Urusan kesehatan 
dikerangkeng dan bisa jadi didespotifkan semata dalam jargon-
jargon politis  (https://www.republika.co.id). 

Sampai pada titik ini dapat dikatakan bahwa mematok 
kebenaran umum yang menjadi pijakan bagi publik hanya dari satu 
sisi dengan menutup kebenaran-kebenaran dari sisi lain merupakan 
sebuah senjata malum yang menegasikan kebenaran itu sendiri. 
Dalam bingkai yang lebih spesifik dapat dikatakan dialog yang 
lebih integratif-interkonektif antara agama dan ilmu pengetahuan 
menjadi jalan yang lebih sistematis dalam melahirkan kebenaran 
yang lebih universal. Kondisi ini menjadi latar tulisan ini namun 
tidak akan secara detail dilukiskan. Ia hanya ditampilkan sebagai 
‘konteks’ untuk membangun bacaan lebih lanjut atas pemikiran 
Jasser Auda. Tujuan utamanya adalah mengantar seseorang untuk 
keluar dari jebakan-jebakan penilaian yang hanya semata bertumpu 
pada posisi binear: hitam-putih, benar-salah, baik-buruk, sesuai-
tidak sesuai dan lain sebagainya. Posisi keilmuan yang integratif-
interkonektif amat menguat di sana.

Sekilas tentang Modernisme dan Postmodernisme
Dalam konteks filsafat, pendekatan yang diusulkan Jasser 

Auda dapat dibaca sebagai catatan kritis atas sistem filsafat 
modernisme dan postmodernisme, sekaligus merupakan catatan 
atas Islam modernisme dan postmodernisme (Auda, 2007:28). 
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Karenanya, sebelum masuk lebih jauh tentang filsafat sistem-nya 
Jasser Auda, akan dipaparkan secara umum karakteristik kedua 
jenis aliran filsafat tersebut yang penulis pandang relevan dengan 
apa yang digagasakan oleh Auda.

Pemikiran zaman modernism ditandai oleh sejumlah 
karakteristik umum, di antaranya posisi manusia sebagai pusat 
kajian atau refleksi filosofis dan mewakili kecenderungan untuk 
menjadikan manusia sebagai pusat segala-galanya (Grenz, 2001:11). 
Konsep tentang manusia yang bebas dan otonom melahirkan 
paham antitradisionalisme dan antidogmatisme. Intensionalitas 
filsafat modern adalah pembebasan diri manusia dari pembatasan, 
dominasi dan hegemoni otoritas dan tradisi (Grenz, 2001:12). 

Modernisme menaruh kepercayaan berlebihan pada rasio 
manusia dan menjadikannya sebagai ukuran dari segala hal dan 
norma utama yang bersifat mutlak (Magnis-Suseno, 2005:219). 
Keyakinan utamanya adalah bahwa kebebasan manusia hanya bisa 
menyata dan otonom jika akal budinya digunakan secara maksimal 
(Tjahjadi, 2004:181). Di sana terdapat keyakinan yang kuat bahwa  
manusia mampu mencari fundasi dari segala pengetahuan dan 
memiliki kemampuan sebagai subjek untuk merepresentasikan 
kenyataan secara utuh atau mencapai pengetahuan objektif tentang  
realitas (Grenz, 2001:11). 

Modernisme juga menganut paham futurisme yang terjelma 
dalam kecenderungan untuk mencari makna masa kini dalam 
hubungannya dengan masa depan. Futurisme berkaitan dengan 
antitradisionalisme sebagai sikap dan cara berpikir yang menolak 
hubungan masa kini dengan masa lampau (Griffin, 2005:18). 

Karakteristik yang paling umum dari modernism adalah 
saintisme dan positivisme. Saintisme ditandai dengan pengagungan 
sains dan menjadikan kebenaran sains sebagai standar umum 
kebenaran. Sementara tesis dasar positivisme adalah kriteria 
kebenaran terletak pada pembuktian empiris atau fakta objektif 
(Gaut, 2010:32). 

Diskursus filsafat modern ditandai pula dengan prinsip 
dualistik atas kenyataan. Prinsip dualisme merujuk pada Descartes 
yang menampilkan distingsi antara res cogitans dan res extensa. 
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Res cogitans dikaitkan dengan pikiran (mind) dan res extensa 
pada materi (matter) (Tjahjadi, 2004:209-210). Dari distingsi ini 
berkembang pandangan dualisme: subjek dan objek, spiritual dan 
material, manusia dan dunia. Subjek menyata dalam pikiran dan 
objek dalam realitas di luar pikiran (Gaut, 2010:33).

Tambahan pula, perkembangan industri dan teknologi di 
zaman modern disinyalir memandang dan memasukkan dunia dan 
manusia dalam kerangka kerja mesin (Griffin, 2005:10). Modernisme 
akhirnya memiliki cara pandang mekanistik terhadap alam dunia 
dan manusia dan relasi-relasi antarmanusia dikerangkeng dalam 
cara pandang yang mekanistik (Gaut, 2010:35).  

Sementara itu warna khas pemikiran-pemikiran di zaman 
postmodernisme ditandai dengan kesangsian akan optimisme 
modernisme yang menyata dalam pelbagai efek destruktif yang 
ditimbulkan oleh modernisme dengan segala tendensi, proyek 
dan cita-citanya (Grenz, 2001:16). Di sisi lain, postmodernisme 
memandang manusia secara lebih holistik, tidak hanya rasio semata 
melainkan juga menerima dan menyatukan kemampuan manusiawi 
lainnya seperti emosi dan intuisi sebagai unsur pembentuk integritas 
diri manusia (Grenz, 2001:28). 

Terkait gagasan tentang kebenaran, postmodernisme 
menaruh posisi pada pandangan bahwa kebenaran itu bersifat 
menyebar, datang pula dari sisi yang lain dan tidak hanya 
bertumpu pada kebenaran sains sebagai standar umum kebenaran. 
Postmodernisme memandang bahwa pengetahuan manusia tentang 
realitas bersifat terbatas dan tidak pernah titik kesempurnaan. 
Dengan kata lain, kebenaran dalam alam postmodernisme bersifat 
jamak, lokal dan imanen (Grenz, 2001:29). 

Salah satu ciri khas postmodernisme yang amat relevan 
dengan filsafat sistem Auda adalah penolakan postmodernisme 
terhadap teori-teori umum yang dijadikan sebagai satu-satunya jalan 
tunggal dalam membaca dan menilai realitas. Karenanya, pemikiran 
postmodernisme memandang bahwa teori-teori universal yang 
‘dipaksakan’ untuk membingkai segala yang lain tidak memiliki 
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tempatnya lagi. Sebagai titik simpul dari posisinya ini, ciri khas 
postmodernisme yang menonjol adalah rekognisinya atas pluralitas, 
partikularitas, lokalitas dan fragmentasi realitas (Grenz, 2001:26). 
Dalam kaitan dengan hal itu, postmodernisme menekankan 
perspektif organisme serta penekanan pada relasionalitas dan 
proses. Dengan perspektif ini, postmodernisme mengusung prinsip 
kenyataan kesatuan organis segala unsur semesta. Dalamnya, segala 
unsur realitas saling berhubungan satu dengan yang lain secara 
egaliter (Gaut, 2010:39). 

Gagasan Dasar Filsafat Sistem
a. Sistem, Analisis dan Analisis Sistem  

Auda menulis bahwa secara umum sistem dipahami sebagai 
seperangkat unit yang saling berinteraksi  atau elemen yang 
membentuk keseluruhan yang terintegrasi yang bertujuan untuk 
melaksanakan beberapa  fungsi.  Sementara itu, istilah analisis 
berakar pada kata Yunani kuno ‘analusis,’  yang berarti melonggarkan 
atau pembubaran. Secara umum, analisis dipahami sebagai resolusi 
menjadi elemen yang lebih sederhana atau membagi menjadi bagian 
yang lebih sederhana. Sedangkan, analisis sistem didasarkan pada 
definisi sistem itu sendiri yaitu entitas yang dianalisis sebagai 
suatu sistem. Di sini, analisis memerlukan identifikasi atas fitur-
fitur entitas. Karena itu yang berkaitan dengan apa yang disebut 
sebagai analisis sistematis biasanya melibatkan identifikasi  unit, 
elemen, atau sub-sistem dan bagaimana unit-unit ini  saling terkait 
dan terintegrasi dalam proses atau fungsi.  Dalam proses ini, 
keseluruhan, interelasi dan hal-hal yang terkait secara bersamaan 
menemui kejelasannya (Auda, 2007:33).

b. Pendekatan Sistem

Menurut Auda, pendekatan sistem adalah sebuah 
pendekatan yang holistik, di mana suatu  entitas ditangani sebagai 
keseluruhan sistem yang terdiri dari sejumlah subsistem. Baginya, 
ada sejumlah fitur sistem yang mengatur analisis  suatu sistem ke 
dalam komponen sub-sistemnya, dan juga menentukan bagaimana 
sub-sistem berinteraksi satu sama lain dan juga dengan lingkungan 
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luar. Dalam konteks teologi Islam, filsafat sistem Islam dapat 
membangun argumen-argumen atau kesimpulan-kesimpulan demi 
memperbarui argumen teologis Islam (Auda, 2007:29).  

Dalam teori sistem, suatu sistem tidak selalu diidentifikasikan 
dengan hal-hal yang ada di dunia nyata tetapi lebih merupakan cara 
mengatur pikiran seseorang tentang dunia nyata. Dia bukanlah 
pandangan fiktif tentang  kenyataan, melainkan lebih bersentuhan 
dengan masalah kognitif.

Dengan kata lain, pendekatan sistem ini dipandang sebagai 
sebuah disiplin ilmu yang melibatkan berbagai sub-disiplin. 
Dalam konteks pemikiran filsafat, pendekatan sistem merupakan 
pendekatan filsafat yang bercorak ‘anti-modernism’ (anti–
modernitas) yang mengkritik modernitas dengan cara yang berbeda 
dari cara yang biasa digunakan oleh teori-teori postmodernitas. 
Pada umumnya, terdapat enam konsep dasar dalam pendekatan 
sistem. Keenam prinsip itu adalah wholeness (melihat persoalan 
secara utuh), openness (terbuka terhadap berbagai kemungkinan 
perbaikan dan penyempurnaan), interrelated–hierarchy (kesaling-
terkaitan antar nilai-nilai), multidimensionality (melibatkan 
berbagai dimensi) dan purposefulness (mendahulukan tujuan 
pokok) serta cognitive science (setiap konsep keilmuan termasuk 
pula keilmuan agama maupun non-agama selalu melibatkan 
intervensi atau campur tangan kognisi manusia) (Auda, 2007:45; 
Lihat pula Maksum, 2014:12-13). 

Gagasan Pokok Pendekatan Sistem Auda  
a. Sifat Kognitif (Cognitive Nature) Sistem Hukum Islam

Auda membangun sebuah hipotesis bahwa sistem hukum 
Islam adalah konstruksi kognitif ahli hukum. Sementara itu, dari 
perspektif teologis Islam, hukum Islam (fiqh) adalah hasil dari 
penalaran dan refleksi manusia (ijtihad) pada naskah atau teks 
dengan berusaha mengungkap makna tersembunyi atau implikasi 
praktisnya (Auda, 2007:46). Hukum Islam (fiqh) adalah masalah 
kognisi manusia (idrâk) dan pemahaman ( fahm), bukan manifestasi 
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literal dari perintah Allah. Auda mengutip Al-Eini yang menyatakan 
bahwa hukum Islam/fiqh adalah sebuah pemahaman (Auda, 
2007:46).  

Bagi Auda, aktivitas memahami membutuhkan persepsi 
yang baik. Dan, persepsi adalah kekuatan yang dengannya seseorang 
dapat mengaitkan gambaran dan makna holistik dengan kognisi 
mental (idrâk ‘aqlî). Dengan mengutip Al-Badawî, Auda hendak 
menegaskan bahwa fiqh adalah persepsi yang mungkin (zann) dari 
pengetahuan yang dikonfirmasi (‘ilm) dan keyakinan bahwa suatu 
keputusan tertentu adalah demikian dan begitu menurut Tuhan 
adalah klaim yang tidak mungkin untuk diverifikasi.  Karena itu, 
ciri ‘sifat kognitif hukum Islam’ diperlukan untuk memvalidasi 
pandangan pluralistik yang sangat dibutuhkan terhadap semua 
aliran hukum Islam (Auda, 2007:46). Yang ditekankan di sini adalah 
sifat atau watak yang membangun sistem hukum Islam. Artinya, 
hukum Islam ditetapkan dengan berdasarkan pada pengetahuan 
terhadap teks-teks yang menjadi sumber rujukan hukum Islam. 

b. Keutuhan Integritas (Wholeness) Sistem Hukum Islam

Dari sisi perspektif teori sistem, Auda melihat bahwa 
keuntungan utama dari analisis sistematis adalah pendekatannya 
yang holistik yang berlawanan dengan analisis yang parsial 
(atomistik). Berpikir sebab dan akibat secara parsial adalah fitur 
umum pemikiran manusia. Akan tetapi, teori sistem memandang 
setiap hubungan sebab-akibat sebagai satu bagian dari gambaran 
keseluruhan, di mana bagian-bagian yang saling berhubungan 
menghasilkan sifat-sifat baru dan bergabung untuk membentuk 
‘keseluruhan’ yang lebih dari sekadar ‘jumlah bagian-bagian’ (Auda, 
2007:46). 

Berdasarkan argumen teologis dan rasional, otoritas yuridis 
(hujjiyyah) dari para ahli hukum yang disebut ‘bukti holistik’ (al-
dalîl al- kullî) dianggap sebagai salah satu dasar (usûl) dari hukum 
Islam 77 yang mana para ahli hukum telah memberikan prioritas 
di atas ‘keputusan tunggal dan parsial.’ 78 Menurut Auda, usaha 
mengembangkan pemikiran sistematis dan holistik untuk dasar-
dasar hukum Islam (usûl al- fiqh) akan berguna untuk filsafat 
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hukum Islam, dalam rangka mengembangkan semantik sebab-
akibat ke dalam bahasa yang lebih holistik. Pendekatan holistik 
juga akan berguna bagi filsafat agama Islam (‘ilm al-kalâm), untuk 
mengembangkan bahasanya tentang sebab-akibat ke dalam bahasa 
yang lebih sistematis, termasuk bukti keberadaan Tuhan (Auda, 
2007:46. Bdk. El Fadl, 2001:44. Lihat pula Moosa, 1999:306). 

Pada posisi ini, Auda menegaskan bahwa setiap hubungan 
sebab akibat harus dilihat sebagai bagian-bagian sebuah keseluruhan 
(holistik). Artinya, hubungan yang terjalin antara bagian-bagian 
itu memainkan fungsi tertentu di dalam sebuah sistem. Karena 
itu, dapatlah dikatakan bahwa dengan jalan seperti ini terciptalah 
jalinan antar bagian akan terbangun secara lebih menyeluruh 
dan bersifat dinamis, dan bukannya hanya sekadar tampilan dari 
kumpulan antar bagian yang statis.

c. Keterbukaan (Openness) Sistem Hukum Islam

Auda menulis bahwa teori sistem dibedakan atas dua yakni 
sistem terbuka dan tertutup. Baginya, sebuah sistem yang hidup 
harus merupakan sistem terbuka. Ini berlaku untuk organisme 
hidup serta sistem apapun untuk bisa bertahan hidup. Sistem 
terbuka memiliki kemampuan untuk mencapai tujuan yang sama 
dari kondisi awal melalui alternatif yang valid. Kondisi awal ini 
berasal dari lingkungan. Karena itu, sistem terbuka berinteraksi 
dengan lingkungan di luar sistem, tidak seperti sistem tertutup yang 
terisolasi dari lingkungan (Auda, 2007:47). 

Menurut Auda, sistem hukum Islam adalah sistem terbuka 
dalam pengertian di atas. Beberapa ahli hukum masih menyerukan 
penutupan pintu ijtihad (penalaran yuridis baru) pada tingkat 
usûl (teoritis),  yang akan secara efektif mengubah hukum Islam 
ke dalam sistem tertutup dan pada gilirannya akan membuat 
hukum Islam menjadi mati. Namun, semua sekolah hukum Islam 
yang dikenal dan mayoritas ahli hukum selama berabad-abad telah 
sepakat bahwa ijtihad diperlukan untuk hukum Islam karena skrip 
atau tulisan secara khusus terbatas sementara peristiwa tidak 
terbatas. Dengan demikian, metodologi fundamental hukum Islam 
telah mengembangkan mekanisme tertentu untuk menangani 
peristiwa baru atau dalam terminologi sistem teoritis, berinteraksi 
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dengan lingkungan (Auda, 2007:47). Mekanisme-mekanisme 
ini membutuhkan lebih banyak pengembangan untuk memberi 
ruang keluwesan yang bagi hukum Islam untuk dapat menghadapi 
keadaan yang berubah dengan cepat saat ini. Oleh karena itu, 
mekanisme dan derajat keterbukaan akan menjadi salah satu fitur 
yang digunakan dalam mengembangkan dan menganalisis secara 
kritis sistem usûl Islam dan subsistemnya (Auda, 2007:48. El Fadl, 
2001:198-199). Jika sistem hukum Islam dipatokan ke dalam pintu 
ijtihad yang telah tertutup maka hal itu akan menjadikan hukum 
Islam bersifat statis. Dalam pandangan Auda, dapatlah dikatakan 
bahwa ijtihad merupakan hal yang urgen dalam masalah fiqh yang 
dengannya hukum Islam menjadi hidup ketika menghadapi isu-isu 
kontemporer. 

d. Interrelasi Hierarki (Interrelated Hierarchy) Sistem Hukum 
Islam 

Menurut cognitive science (ilmu pengetahuan kognitif), ada 
dua alternatif penjelasan teoritis kategorisasi manusia, yang menurut 
Auda dapat mewakili dua metode alternatif dari kategorisasi itu 
sendiri. Dua alternatif ini adalah feature-based categorisations 
dan concept-based categorisations (Auda, 2007:48). 85 Feature-
based categorisations (kategorisasi berbasis fitur) berusaha untuk 
menemukan persamaan alami dan perbedaan antara entitas yang 
dikategorikan. Kesamaan atau perbedaan antara dua entitas diukur 
berdasarkan seberapa banyak percocokan atau perbedaan dalam hal 
fitur atau karakteristik tertentu yang ditentukan sebelumnya. Item 
dinilai termasuk kategori tertentu melalui pencocokan fitur mereka 
dengan fitur prototipe ideal (Auda, 2007:48). Sementara itu, concept-
based categorisations adalah prinsip atau teori yang mendasari 
persepsi classifier, yang mencakup kombinasi rumit dari hubungan 
sebab akibat dan penjelasan yang direpresentasikan dalam kerangka 
terstruktur. Yang dimaksud concept di sini tidak sekedar fitur 
benar atau salah, melainkan suatu kelompok yang memuat kriteria 
multi-dimensi yang dapat mengkreasikan sejumlah kategori secara 
simultan untuk sejumlah entitas-entitas yang sama (Abdullah, 
2012:28).
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Jasser Auda lebih memilih concept based categorisations 
untuk diterapkan pada usul-al fiqh. Baginya, metode berbasis konsep 
adalah metode integratif dan sistematis, tidak seperti metode berbasis 
fitur, yang berhubungan dengan entitas sebagai daftar atribut atau 
fitur yang tidak berhubungan, dan karenanya kehilangan banyak 
informasi analitis yang signifikan (Auda, 2007:49). Menurutnya, 
kelebihan concept based categorisations adalah sifat metodisnya 
yang integratif dan sistematik.  

e. Multi-Dimensi (Multi–Dimensionality) Sistem Hukum 
Islam

Bagi Auda, ada dua dimensi dalam terminologi sistem 
yaitu pangkat dan tingkat. Pangkat dimensionalitas adalah jumlah 
dimensi dalam ‘ruang’ yang sedang dipertimbangkan. Tingkat 
dimensionalitas adalah kemungkinan jumlah level atau intensitas 
dalam satu dimensi (Auda, 2007:49). Sebuah sistem bukanlah 
sesuatu yang tunggal, namun terdiri dari beberapa bagian yang saling 
berkaitan. Di dalam sistem terdapat struktur yang koheren, karena 
sebuah sistem terdiri dari bagian-bagian yang cukup kompleks yang 
memiliki spektrum dimensi yang tidak tunggal. Hal ini juga berlaku 
dalam hukum Islam. Prinsip ini digunakan Jasser Auda untuk 
memberi kritik terhadap akar pemikiran binary opposition.

Pemikiran manusia yang hanya terbatas pada binary 
opposition berujung pada salah satu pilihan seperti pasti-tidak 
pasti, menang-kalah, hitam-putih, rendah-tinggi, atau baik-buruk. 
Investigasi filosofis populer cenderung berpikir dalam satu dimensi 
dan dua tingkat. Fenomena dan bahkan ide dengan ‘kecenderungan 
yang berlawanan’ biasanya dilihat hanya dari satu faktor saja, dan 
karenanya muncul kontradiksi dan bukan pelengkap, dan dianalisis 
sebagai permainan ‘zero-sum’ daripada menang-menang.  Dengan 
demikian, fenomena dan gagasan selalu diekspresikan dalam 
bentuk dikotomi yang tampaknya berlawanan, seperti, agama/
sains, empiris/rasional, fisik/metafisis, realis/nominalis, deduktif/
induktif, universal/spesifik, kolektivitas/individualitas, teleologis/
deontologis, pikiran/materi, obyektif/subyektif, dan seterusnya 
(Auda, 2007:50-51).
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Menurut Auda, penalaran di sekolah-sekolah tradisional 
hukum Islam melibatkan banyak pemikiran satu dimensi dan biner. 
Metode satu dimensi hanya mempertimbangkan satu faktor dalam 
kasus yuridis tertentu (mas’alah). Oleh karena itu, sebagian besar 
pendapat hukum ( fatâwâ) dikeluarkan berdasarkan bukti-bukti 
tunggal (sering disebut: dalîl al-mas’alah, atau bukti kasus), meskipun 
selalu ada berbagai bukti (adillah) yang dapat diterapkan pada kasus 
yang sama dan menyiratkan hasil atau keputusan yang berbeda. 
Di sisi lain, penilaian biner seperti, wajib-haram (wâjib-harâm), 
membatalkan-tidak membatalkan (nâsikh-mansûkh), jujur-curang 
(sahîd-fâsid), dan sebagainya membatasi kemampuan hukum Islam 
untuk mempertimbangkan kasus-kasus di area abu-abu di antara 
titik-titik ekstrim ini (Auda, 2007:50-51).

f. Tujuan (Purposefulness) Sistem Hukum Islam

Setiap sistem memiliki tujuan. Dalam teori sistem, tujuan 
dibagi menjadi dua yaitu goal (ahdâf)  dan purpose (ghãyât atau 
maqâsid). Sebuah sistem akan menghasilkan goal jika hanya 
menghasilkan tujuan dalam situasi konstan, bersifat mekanistik dan 
hanya dapat melahirkan satu tujuan saja. Lebih dari itu, sistem yang 
bertujuan mencapai goal secara mekanis dihasilkan dengan cara 
yang sama, mengingat lingkungan yang sama, dan tidak memiliki 
pilihan untuk mengubah cara untuk mencapai tujuan yang sama. 
Selain itu, sistem dengan tujuan ini tidak dapat menghasilkan hasil 
yang berbeda untuk lingkungan yang sama karena hasil mereka 
kurang lebih sudah terprogram (Auda, 2007:50-51). 

Sedangkan sebuah sistem akan menjadi purpose jika mampu 
menghasilkan tujuan dengan cara yang berbeda-beda dan dalam 
hal yang sama atau menghasilkan berbagai tujuan dalam situasi 
beragam. Sistem yang bertujuan mencapai purpose, di sisi lain, bisa 
mengikuti berbagai cara untuk mencapai tujuan yang sama. Sistem 
dengan tujuan seperti ini dapat melahirkan hasil yang berbeda 
untuk lingkungan yang sama selama hasil yang berbeda tersebut 
mencapai tujuan yang diinginkan (Auda, 2007:52). 

Satu hal penting yang dapat dikatakan tentang enam fitur 
sistem ini adalah kesaling-terkaitannya. Enam fitur ini saling 
berkaitan erat satu dengan yang lainnya.  Namun, bagi Auda, satu 
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fitur yang membentang di semua fitur lain dan mewakili metodologi 
inti analisis sistematis ini adalah purposefulness (tujuan). The 
Adapun hubungan antara purposefulness dan fitur-fitur lain dari 
sistem hukum Islam dapat dikatakan secara singkat sebagai berikut: 
Pertama, tujuan berkaitan dengan sifat kognitif dari hukum Islam 
karena berbagai usulan untuk sifat dan struktur tujuan hukum 
Islam (maqâsid al-sharîah) mencerminkan kognisi dari sifat dan 
struktur hukum itu sendiri.  Kedua, tujuan universal dari hukum 
Islam (al-maqâsid al-‘ammah) mewakili karakteristik holistik hukum 
dan prinsip universal. Ketiga, tujuan dari hukum Islam memainkan 
peran penting dalam proses ijtihad, dalam semua bentuknya, 
yang merupakan mekanisme di mana sistem hukum Islam 
mempertahankan keterbukaannya. Keempat, tujuan dari hukum 
Islam yang dirasakan dalam sejumlah cara hierarkis sesuai dengan 
hierarki dalam sistem hukum Islam. 

Beberapa Implikasi 
Jika gagasan-gagasan Auda ditempatkan dalam perspektif 

umum filsafat maka dapat ditemukan beberapa point sebagai 
berikut. Pertama, Auda mengajak para pembacanya untuk bergerak 
selangkah lebih jauh dari epistemologi Plato (dunia ide, dunia 
kekekalan) menuju epistemologi yang lebih ‘terbuka’ melalui ‘proses’ 
membaca kenyataan faktual (melalui pelbagai disiplin ilmu), untuk 
menemukan dan mengungkapkan kebenaran-kebenaran tertentu 
tentang kehidupan (yang di dalamnya terdapat moment kritis, 
moment refleksi). Proses ini, hemat saya, lahir dari keingin-tahuan 
intelektual (kuriositas/rasa ingin tahu yang mendalam) (Abdullah, 
1996:258). Proses ini dilalui melalui sebuah kajian yang berbasis 
investigation (penyelidikan/inquiry) (Munitz, 1981:43-54). Ketika 
hendak menerangkan sebuah fenomena keagamaan Islam (termasuk 
substansi dan aplikasinya) seperti hukum Islam dengan berbasis pada 
sumber dan tradisi Islami (Alquran, Hadis), Auda tidak hanya masuk 
dalam pergumulan rasionalisme dan empirisme melainkan merujuk 
juga pada ilmu-ilmu pengetahuan manusia dalam bidang sejarah, 
politik, sosial, budaya, ekonomi dan lain sebagainya. Pemikiran 
Auda (dan juga beberapa filsuf Islam seperti Khaled Abou Al Fadl, 
Muhammad Shahrur, Mohammad Arkoun, Muhammad Abel al-
Jabari, Nidhal Guessoum dan Ismail Al-Faruqi) hendak meletakkan 



96

Covid-19: Bonum atau Malum?Diskursus Sosial Humaniora
BUNGA RAMPAI

basis epistemologi pada ilmu-ilmu keislaman dan menyeberangkan 
ilmu-ilmu keislaman untuk mendekati ilmu-ilmu lain atau membuka 
dunia ilmu-ilmu keislaman untuk mendialogkan dirinya dengan 
dunia keilmuan lainnya. Mereka membuka pintu interdisipliner bagi 
ilmu-ilmu keislaman dan berusaha mempertemukan Islam dengan 
sains modern. 

Kedua, melalui ‘epistemologi rangkap’ (pergumulan intelek 
dengan cara berpikir dialogis/plural, tidak hanya monisme), para Auda 
mengembangkan gaya berpikir yang sintetis. Melalui epistemologi 
rangkap, ia mengajukan tidak hanya satu pilihan berpikir melainkan 
beberapa pilihan yang dapat dijadikan alternatif-alternatif dalam 
berpikir dan bertindak (Abdullah, 1996:261). Dalam konteks ini, Auda 
menghidupkan kembali suasana pergulatan intelektual di dunia 
Islam seperti yang telah terjadi pada abad I sampai dengan abad VI. 
Pada abad-abad itu muncullah pelbagai aliran pemikiran Islam yang 
bersifat liberal dan banyak dimensi (plural) yang saling berlomba 
mempertajam konsep (Abdullah, 1996:253). Epistemologi rangkap 
memperkaya khazanah pemikiran Islam, terutama berkaitan 
dengan problem-problem dan tantangan-tantangan kontemporer 
serta jawaban-jawaban yang kontekstual. Dengan epistemologi 
seperti inilah yang membuat hukum Islam, misalnya, menjadi hidup 
(Auda, 2007:47-48) dan tidak berkecenderungan despotis atau 
otorianisme. Di titik inilah, Auda sepertinya menghadirkan gagasan 
dan dirinya sebagai problem solving terkait problem dan tantangan 
yang dihadapi umat Islam dewasa ini. 

Epistemologi rangkap akhirnya juga tidak membuat 
kelompok-kelompok masyarakat Islam yang hidup dengan ideologi-
ideologinya sendiri-sendiri meski semuanya bersumber pada 
Alquran yang satu dan sama menutup kelompoknya satu terhadap 
yang lain. Dalam bahasa pemikir Islam lainnya yakni Muhammad 
Sharur, bahwasanya keberadaan mereka tidaklah hanya sampai 
pada titian berada dan berproses melainkan lebih jauh dari itu 
adalah sebuah perjuangan untuk ‘menjadi’ (Shahrur, 2015:55-56). 
Auda dan Shahrur ingin agar peradaban Islam keluar dari kondisi 
statis: kondisi berada dan berproses tanpa kondisi menjadi. Di titik 
inilah, peradaban Islam tidak terputus dan menjadi bermartabat 
seiring perubahan zaman.
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Ketiga, setelah melewati kedua hal di atas melalui pemikiran 
filosofis Auda didapatkan prinsip keteguhan untuk berakar dalam 
identitas sendiri dengan tetap terbuka terhadap realitas yang lain. 
Auda mengajak para pembacanya untuk masuk ke dalam dan 
menyeberangi diri sendiri agar pembacanya mendapatkan keteguhan 
dan berakar dalam identitas sendiri dengan berpedoman pada 
tradisi (Alquran dan Hadis serta tradisi-tradisi yang mengitarinya). 
Aktivitas masuk ke dalam dan menyeberangi diri ini tidak terjadi 
secara monolog melainkan dilalui dalam bingkai dialektika 
(mendialogkan apa yang ditemui dalam tradisi dengan realitas lain 
yang mengitarinya di luar dirinya) yang kemudian bermuara pada 
pemahaman dan pengetahuan yang luas. Dalam konteks dialog 
antaragama, dengan berakar pada diri sendiri dan berpengetahuan 
luas, seseorang dapat menyeberang ke posisi orang-orang lain dan 
belajar dari mereka bagaimana membaca kenyataan mereka dan 
kenyataan dirinya melalui fenomena-fenemona yang dijumpai dalam 
pemikiran-pemikiran dan pengalaman-pengalaman kemanusiaan. 
Di sini, muncullah relasi timbal-balik: engkau membiarkan 
dirimu dilayani oleh mereka yang mau engaku mau layani dengan 
mendengarkan dan belajar dari mereka. Mereka mempunyai impian 
terhadapmu sebagaimana engkau memiliki impian terhadap mereka. 

Akhirnya, dapatlah dikatakan bahwa Auda mengajak 
pembacanya untuk mengambil sikap tertentu (stand point) yang 
jelas yang akan melahirkan wawasan tertentu (view point) yang 
akan menggerakkan mereka untuk mengambil sikap tertentu. Sikap 
yang sudah diambil akan menarik seseorang untuk masuk dalam 
situasi tertentu sambil tetap terbuka pada pelbagai kemungkinan 
lain yang menyertai wawasan dan sikap mereka. Berkaitan dengan 
agama dan pemikiran tentang keagamaan (ilmu-ilmu agama) dapat 
dikatakan bahwasanya, ketika seseorang atau sekelompok orang 
keliru meletakkan sudut pandangnya tentang agama dan pemikiran 
tentang keagamaan maka di situ mereka tidak akan memberikan 
jawaban-jawaban yang tepat terhadap persoalan-persoalan yang 
muncul seputar fenomena keagamaan itu. Atau, mengklaim bahwa 
pemahaman dan pemikiran manusia yang bersifat manusiawi 
dan duniawi tentang agama sebagai sesuatu yang mutlak maka 
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klaim semacam itu dengan sendirinya menutup kemungkinan 
berkembangnya pemahaman dan pemikiran itu sendiri. Sejatinya, 
pemahaman dan pemikiran manusia akan agama selalu mengalami 
perubahan (Soroush, 200:31).

Dari simpulan umum tentang metode berpikir Auda dalam 
konteks perspektif filsafat secara umum maupun filsafat keislaman 
dapatlah diisyaratkan beberapa hal berikut ini berkaitan dengan 
pandangan dan diskursus tentang covid-19. Pertama, Auda hendak 
meletakkan cara pandang yang lebih integral tentang kebenaran yang 
dihasilkan berdasarkan sebuah proses berpikir sistematis-integratif. 
Memikirkan dan berargumen tentang covid-19 semata sebagai 
‘tulah’, siksaan dari Tuhan yang akan hilang dengan sendirinya asal 
manusia memperbanyak relasi intim dengan Tuhan tanpa diikuti 
dengan asas ketaatan terhadap kesehatan pribadi-lingkungan, 
atau memandangnya sebagai bagian dari rekayasa sosial-politis 
merupakan bagian dari sistem berpikir dan bertindak yang tidak 
berdimensi epistemologi sistemis seperti yang digagaskan Auda. 
Pemikiran dan argumen ini semata bertumpu pada epistemologi 
teologis yang belum tentu mutlak benar jika dikerangkengi oleh 
hermeneutika despotik dan menutup kemungkinan dialogal dengan 
idealisme keilmuan lainnya. Akan halnya, Auda memberi jalan 
tengah. 

Kedua, pengakuan dan ketaatan ketat pada sebuah peraturan-
hukum yang dihasilkan melalui proses kognitif-sistematis bukanlah 
sebuah pengingkaran terhadap kebenaran-kebenaran agamais 
melainkan memperteguh kebenaran-kebenaran tersebut tersebab 
padanya telah diletakkan kebenaran lain dari pelbagai perspektif. 
Pandemi covid-19 telah memaksa manusia untuk menciptakan 
pelbagai peraturan individual dan komunal demi keberlanjutan 
spesies manusia. Dengan pelbagai kajian dari pelbagai sudut 
pandang sebagai tanda kognitifnya, protokol kesehatan (tentu 
dengan sekian banyak eksesnya) telah dihasilkan dan ketaatan 
atasnya merupakan jalan bersama menuju purpose keselamatan 
peradaban kemanusiaan. Dari sudut pandang Auda, impian itu 
akan diraih jika ia dialuri pada aras concept based categorisations 
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yang integratif dan sistematik dalam kajian dan implementasinya, 
sembari terbuka terhadap kenyataan faktual berbasis data objektif 
tentang fakta covid-19. Pada alur inilah, hemat saya, kegelisahan 
intelektual seperti yang dikemukakan oleh Syafiq Mughni dan 
Jacklevyn Manuputti terurai secara ilmiah. Pada posisi akhir ini, 
ilmu-ilmu keagamaan bersilaturahmi secara mutulistis dengan 
ilmu-ilmu yang lain. 

Penutup
Arah pemikiran Auda merupakan sebuah jalan mencapai 

kebenaran yang memerdekakan. Ia membuka pemikiran dan 
argumen yang dikunci dengan kebenaran-kebenaran yang parsial. 
Ia mencoba membangun dialektika antara ilmu keagamaan dengan 
ilmu-ilmu yang lain. Ia mengajak pembacanya untuk ‘membawa 
keluar’ teks-teks keagamaan untuk berdinamika dengan kenyataan. 
Dari sudut pandang filsafat hermeneutika, ia hendak membantu 
menjernihkan dunia keilmuan keagamaan dari bayang-bayang 
despotis atau otoritarianisme dan berdialektika dengan dunia yang 
lain. 

Ketika ada sementara pemikir memandang urusan pandemi 
covid-19 semata merupakan urusan Tuhan, Auda sebaliknya hendak 
mengajak setiap manusia untuk memandangnya secara lebih 
holistik, tidak semata bertumpu pada penafsiran despotik yang 
mengunci kebenaran maksud Tuhan sesuai kepentingan tertentu 
di atas pengetahuan manusia yang memiliki keterbatasan. Yang 
diperjuangkan oleh Jasser Auda adalah bagaimana sebuah kenyataan 
dapat dipandang sebagai bentukan pelbagai realitas dan sebuah tata 
aturan mesti berdimensi kognitif-rasional-integratif yang berdaya 
guna dan berdaya sapa bagi manusia dalam mengatur kehidupannya 
menuju keselamatan universal: duniawi dan akhirat. 
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Pengantar
Seorang filsuf dan sejarawan Inggris, Arnold J. Toynbee di 

dalam buku A Study of History mengenalkan sebuah teori yang 
dikenal sebagai the theory of challenge and response yang secara 
umum menyatakan bahwa evolusi/perubahan sosial lahir dari 
adanya tantangan; dengan kata lain, jika tidak ada tantangan yang 
sungguh amat serius, maka manusia tidak akan berpikir kritis dan 
menalar solusi untuk menjawab tantangan tersebut.

Beberapa bulan yang lalu, di awal tahun 2020, institusi 
perguruan tinggi global masih menjalankan peran akademik as usual 
sebagai bagian dari mekanisme pendidikan formal. Hampir seratus 
persen gedung-gedung di universitas difungsikan sebagai ruang 
interaksi belajar mengajar dan transfer ilmu pengetahuan di antara 
mahasiswa dan dosen pengampu. Persaingan antar universitas 
dalam publikasi karya tulis, kerjasama internasional, penyerapan 
mahasiswa ke dalam industri kerja, hingga hak paten riset menjadi 
acuan utama dalam menghitung tingkat excellence status untuk 
semua kampus. Tulisan ini ingin mengkaji sebuah wawasan baru 
dari lesson learned yang bisa diambil dari bagaimana pengalaman 
institusi pendidikan tinggi di Thailand menghadapi tantangan 
dampak dari COVID19 dan bagaimana negara berpenduduk 70 juta 
populasi yang tersebar di 77 provinsi ini mengaplikasikan strategi 
berkelanjutan di era kenormalan baru.

Belajar dari Sejarah
Secara de facto, institusi perguruan tinggi merupakan 

lembaga yang mewadahi ilmu pengetahuan modern, namun, 
universitas jugalah yang justru merupakan lembaga yang paling 
merasakan dampak terbesar dari siklus wabah penyakit yang 
-uniknya- terjadi setiap seratus tahun sekali. Mengutip George 
Santayana, seorang filsuf peradaban dari Spanyol, bahkan ia pernah 
berkata “Mereka yang tidak mengingat masa lalu (sejarah) akan 
dikutuk untuk mengulanginya lagi”.

Tiga abad yang lalu, wabah Sampar, di tahun 1720, melanda 
kota Marseille, Perancis, dan kota di sekitarnya, mematikan lebih 
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dari seratus ribu warga di kota pelabuhan Selatan tersebut. Kota 
Marseille membutuhkan waktu lebih dari dua dekade untuk bisa 
kembali menuju masa kenormalan yang tak pernah bisa kembali 
seperti semula. Di tahun 1820, dunia kembali digemparkan dengan 
adanya wabah Kolera dari India yang menyebar dengan cepat ke 
Asia dari seekor tikus. Puluhan ribu nyawa kembali melayang 
di persitiwa ini, dan hingga saat ini wabah Kolera masih menjadi 
ancaman bagi manusia. Di tahun 1920, wabah Flu Spanyol memakan 
jumlah korban yang dikatakan lebih banyak dibandingkan dengan 
jumlah korban Perang Dunia Pertama (1914-1918) dan menginfeksi 
lebih dari 500 juta orang di seluruh dunia.

Di tahun 2020 ini, memasuki bulan ketiga, masyarakat 
global sudah terlumpuhkan dengan adanya wabah virus flu baru 
di era milenial yang berasal dari Kota Wuhan di Tiongkok; virus 
itu diberi nama COVID-19 atau Corona Virus Disease 2019; sebuah 
virus yang bahkan para ahli dan peneliti di perguruan tinggi dan 
institusi pendidikan lain belum menemukan obat penyembuhnya 
(vaksin). Pandemi COVID-19 membawa efek domino bagi struktur 
pemerintahan dan kehidupan ekonomi masyarakat di seluruh dunia. 
Tercatat lebih dari 10 juta populasi dunia telah terinfeksi dengan 
ancaman tingkat kematian yang kini telah mencapai angka lebih 
dari lima ratus ribu jiwa. Roda aktifitas terhenti sementara, sampai 
akhirnya inovasi vaksin akhirnya berhasil ditemukan.

Keharusan Transformasi
Semenjak dideklarasikannya COVID-19 atau yang lebih 

dikenal di Indonesia dengan sebutan virus Corona baru sebagai 
pandemik berskala global pada tanggal 11 Maret 2020, hampir seluruh 
tatanan institusi dunia terkena dampak luar biasa akan adanya 
“distorsi” atau guncangan yang mengancam keberlangsungan 
aktifitas yang biasanya “normal” dijalankan sehari-hari. Tak 
terkecuali di bidang tatanan dunia pendidikan tinggi. Di Thailand, 
kampus-kampus di seluruh penjuru negeri Gajah Putih mencoba 
beradaptasi dengan berbagai imbauan, peraturan, dan keijakan yang 
diberikan oleh Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah agar 
mampu bertahan dan mencapai titik keseimbangan (ekuilibrium) 
yang baru. Dengan meraba dan tertatih di dalam keadaan yang 
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belum pasti, para pemimpin perguruan tinggi berusaha menemukan 
strategi sebagai solusi menjalankan mekanisme pendidikan tinggi, 
sambil semaksimal mungkin meminimalisir dampak fatalitas dari 
COVID-19.

Bagi insititusi perguruan tinggi di Thailand, utamanya 
terdapat dua tantangan dari adanya penyebaran pandemik 
COVID-19. Pertama, pada karakter utama COVID-19 yang menular 
antar manusia, yang menciptakan hambatan bagi aktivitas belajar 
mengajar di dalam kampus yang memang mengharuskan adanya 
interaksi person to person antara dosen dan mahasiswa, serta antar 
mahasiswa itu sendiri, di dalam maupun di luar kelas. Kedua, pada 
tingkat fatalitas COVID-19 yang menyerang organ utama manusia, 
yang menciptakan tantangan untuk kesiapan dan kesigapan institusi 
pendidikan tinggi dalam memberikan informasi kesehatan, serta 
penanganan kasus di dalam ruang lingkup kampus.

Atas arahan dari Kementrian Pendidikan Tinggi, Ilmu 
Pengetahuan, Penelitian, dan Inovasi, langkah pengawasan wabah 
virus Corona baru sebetulnya sudah dilakukan sejak pertengahan 
bulan Januari 2020. Langkah ini dilakukan karena banyaknya 
jumlah mahasiswa dari negara Asia Timur (terutama Tiongkok) yang 
baru akan kembali dari masa liburan semester untuk masuk kuliah 
di akhir bulan Januari. Langkah ketat untuk karantina mandiri 
bagi mahasiswa asal Tiongkok dilakukan oleh hampir seluruh 
universitas di Thailand sejak tanggal 18 Januari 2020, dilanjutkan 
dengan pelarangan berkumpul, dan bepergian keluar negeri bagi 
mahasiswa dan pekerja universitas, berdasarkan surat keputusan 
rektor di universitas masing-masing.

Selanjutnya, berdasarkan Undang-Undang Kementrian 
Kesehatan Thailand Tahun 2010 yang menyatakan jenis-jenis 
penyakit menular berbahaya, virus COVID-19 dinyatakan sebagai 
penyakit menular berbahaya pada tanggal 26 Februari 2020. 
Landasan inilah yang juga dipakai oleh institusi pendidikan tinggi 
Thailand dalam meningkatkan skala pengawasan dan perketatan 
ruang gerak dan interaksi antar manusia di dalam ruang lingkup 
kampus. Diperkuat dengan Undang-Undang Bencana Masyarakat, 
Pencegahan dan Penanganan Tahun 2007, yang menyatakan wabah 
sebagai salah satu bencana masyarakat, maka pemimpin tertinggi 
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negara Thailand, Perdana Menteri, bertindak sebagai komandan 
utama penanganan wabah, dengan pemerintah daerah sebagai 
pelaksana di daerah mereka masing-masing. Pada tanggal 17 
Maret, rapat tertinggi kabinet mengumumkan langkah mendesak 
penanganan kasus COVID-19 yang juga menjadi landasan universitas 
mengumumkan metode perkuliahan Work From Home  (WFH).

Pada masa Work From Home (WFH), mahasiswa asing 
diizinkan untuk secara kolektif pulang ke negara masing-masing 
atas sepengetahuan kedutaan besar/konsulat negara dari tempat 
mereka berasal. Metode online yang dianjurkan oleh universitas 
adalah Google Meet, Zoom, dan Cisco Webex, dengan memanfaatkan 
aplikasi online lain seperti Google Classroom, Google Drive, 
Google Forms, Socrative, Kahoot, dan lain-lain. Semua proses 
perkuliahan, termasuk ujian tengah semester hingga ujian akhir 
semester dilakukan secara online dengan sebelumnya tim pengajar 
melaporkan rencana kegiatan belajar mengajar online kepada 
universitas untuk kemudian diketahui oleh Dekan masing-masing. 
Seluruh aktivitas magang bagi mahasiswa tingkat akhir dibatalkan 
dan bahkan beberapa universitas seperti Mae Fah Luang University 
(MFU), Chulalongkorn University (CU), Thammasat University 
(TU), dan lain-lain, mengumumkan pengembalian uang semester 
dan pemotongan uang kegiatan aktivitas mahasiswa. Meski 
demikian, tidak terdapat pemutusan hubungan kerja, dan proses 
belajar mengajar tetap mengikuti jadwal dan agenda akademik yang 
telah ditetapkan.

Memasuki masa penerimaan mahasiswa baru di tahun ini 
(catatan: sebagian kampus di Thailand mengikuti sistem kalender 
akademik ASEAN yang semester barunya akan dimulai di bulan 
Agustus, sementara sebagian kampus lain mengikuti sistem kalender 
akademik Thailand yang semester barunya sudah dimulai di bulan 
Juli), mayoritas kampus di Thailand sudah membuka pembatasan 
gerak dengan masih menerapkan standar protokol kesehatan. Bagi 
beberapa universitas yang kawasan provinsinya telah mencapai 
angka nol kasus baru, prosedur kenormalan baru dapat mulai 
diterapkan dan calon mahasiswa baru sudah dapat menjalankan 
aktifitas penerimaan universitas secara langsung.

Salah satu contoh, di Mae Fah Luang University (MFU), 
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proses belajar Work From Home (WFH) sudah resmi berakhir pada 
tanggal 15 Juni yang lalu dengan diberlakukan relaksasi aturan 
darurat Provinsi Chiang Rai atas Surat dari Pemerintah Provinsi di 
tanggal 6 Juni 2020. Di Provinsi Chiang Rai, kasus baru COVID-19 
sudah berada di titik nol selama lebih dari dua bulan terakhir. Bagi 
Mae Fah Luang University (MFU), semua personel kampus, baik 
dosen maupun mahasiswa dipersiapkan bukan hanya menjadi 
New Normal, tetapi juga Next Normal. Lalu apakah yang dimaksud 
dengan strategi New/Next Normal bagi universitas di Thailand?

Strategi dan Inovasi

New atau juga Next Normal diartikan sebagai langkah yang 
beraturan, yang berdasarkan dari pertimbangan kepentingan 
universitas dan kepentingan kesehatan. Tantangan terbesar bagi 
universitas di Thailand dalam menghadapi New/Next Normal adalah 
kegiatan belajar mengajar di dalam kelas. Dalam hal ini, institusi 
perguruan tinggi telah menyiapkan metode Blended Learning/BL 
(70-20-10) sebagai jawaban transformasi atas tantangan interaksi.

Metode Blended Learning/BL, dikutip dari Radames Bernath 
(2012) diartikan sebagai sebuah kombinasi dari pertemuan ruang 
kelas tradisional (traditional learning) dan ruang kelas digital 
(e-learning). Aplikasi strategi metode Blended Learning/BL disebut 
sebagai transformasi pedagogi pendidikan yang menggabungkan 
fungsi digital untuk learning and development, yang oleh universitas 
di Thailand bersumber dari model yang dikembangkan oleh 
Morgan McCall, Michael Lombardo, dan Robert Eichinger. Model 
ini membagi sistem pengajaran selama satu semester menjadi 3 
fase utama, yaitu: Fase 1 (70% rencana belajar mengajar ditujukan 
untuk proyek pengembangan keahlian abad21, yaitu kolaborasi, 
komunikasi, kreativitas, dan berpikir kritis), Fase 2 (20% pertemuan 
dengan dosen/mentor untuk tujuan bimbingan), dan Fase 3 (10% 
pertemuan tradisional di dalam kelas untuk menjelaskan teori/
konsep utama dalam mata kuliah).

Atas jawaban dari tantangan penyebaran COVID-19 berupa 
strategi metode Blended Learning/BL ini, para pengajar perguruan 
tinggi harus mampu mengadaptasikan strategi pendidikan mereka 
dengan 4 pilihan utama, yaitu: 1) BL+ face to face, 2) BL+online, 3) 
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BL+flipped learning, 4) BL+flexible learning. Pilihan pertama, BL+ face 
to face menggabungkan online dan pertemuan tradisional di dalam 
kelas, khususnya untuk kelas-kelas yang mengharuskan adanya kerja 
praktek (ilmu kedokteran, keperawatan, dll), dengan 10% dilakukan 
kuliah online, 20% melakukan praktek dengan anatomy dummies, 
dan 70% dengan pengembangan pengalaman secara teratur di ruang 
kelas atau laboratorium dengan aturan kesehatan yang ketat.

Pilihan kedua, BL+online (online driven model) 
menggabungkan berbagai macam aplikasi yang membuat mahasiswa 
belajar dan mempraktekkan apa yang dipelajari melalui aplikasi-
aplikasi digital yang telah disiapkan oleh para dosen, dengan 10% 
dilakukan kuliah online, 20% melakukan praktek dengan berbagai 
macam aplikasi bersama bimbingan dosen, dan 70% dengan 
pengembangan ilmu terapan (ilmu desain grafis, IT, dll).

Pilihan ketiga, BL+flipped learning menggabungkan 
pengalaman di ruang kelas dan ruang rumah, dengan 10% dilakukan 
kuliah melalui video (recorded), 20% melakukan diskusi online 
dengan dosen, dan 70% dengan kerja kelompok antar mahasiswa 
secara online.

Dan pilihan keempat, BL+flexible learning memberikan 
kebebasan terhadap mahasiswa untuk menentukan apa, kapan, 
dimana, dan bagaimana mereka ingin belajar, dengan 10% dilakukan 
bimbingan terhadap bahan referensi bacaan mahasiswa (e-book), 
20% melakukan kuliah online, dan 70% dengan pengembangan ide 
penulisan secara individu dan/atau kerja kelompok dengan tetap 
mendapat bimbingan dari dosen.

Pada kenyataannya, strategi metode Blended Learning/BL 
ini masih terbuka untuk pengadaptasian dari masing-masing dosen 
dengan mata kuliah masing-masing karena strategi ini masih sangat 
baru dan baru akan diterapkan pada semester baru di tahun 2020 
ini. Akan tetapi, strategi metode Blended Learning/BL dipilih oleh 
perguruan tinggi di Thailand karena metode ini dianggap memiliki 
banyak manfaat untuk diterapkan di masa kenormalan baru 
dengan beberapa pertimbangan: 1) mereduksi biasa operasional di 
dalam kelas, dengan merubah ruang kelas menjadi ruang virtual, 
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2) memberikan ruang belajar yang lebih besar bagi para mahasiswa 
untuk proses pengembangan keahlian abad-21 yang secara umum 
menggunakan alat digital, dan 3) meningkatkan kapasitas dan 
kemampuan digital tenaga pengajar dengan adanya banyak pelatihan 
dan persiapan menuju ruang kelas virtual.

Meski demikian, kekurangan dari strategi metode Blended 
Learning/BL ini adalah tingginya tingkat ketergantungan terhadap 
akses online dan peralatan digital, yang meski di negara Thailand 
sebagian besar sudah dapat terpenuhi, namun bagi negara lain 
mungkin masih sangat sulit untuk diterapkan secara merata.

Transformasi lain yang dilakukan oleh institusi pendidikan 
tinggi di Thailand adalah dengan secara inovatif merubah format 
universitas yang tidak hanya study-based university, tetapi juga 
menjadi research-intensive university. Dalam satu dekade terakhir, 
beberapa universitas terbaik di Thailand seperti Chulalongkorn 
University (CU), Chiang Mai University (CMU), Mahidol University 
(CMU), Thammasat University (TU), dan beberapa universitas lain 
telah merubah paradigma pendidikan tinggi yang berfungsi sebagai 
lembaga excellent untuk melakukan penelitian yang aplikatif untuk 
menjawab tantangan dunia global. Salah satu lembaga pusat penelitian 
di Chulalongkorn University (CU), Chulalongkorn University’s 
Center of Excellence in Vaccine Research and Development, bahkan 
segera memulai penelitian pengembangan vaksin COVID-19 karena 
mengalami kejadian buruk di masa lalu. Menurut kepala lembaga 
tersebut, di masa dunia menghadapi ujian pertama dari wabah flu 
H1N1, pemerintah Thailand telah menyepakati perjanjian untuk 
membeli vaksin dalam jumlah besar, tapi ternyata, hingga wabah 
berakhir, Thailand tidak pernah memperoleh vaksin tersebut.

Saat ini, Thailand sudah memiliki 7 pusat penelitian vaksin 
COVID-19 dan sedang menunggu masa percobaan vaksin ke tubuh 
manusia di akhir tahun ini atau awal tahun 2021 mendatang. Jika 
percobaan itu berhasil, Thailand menargetkan negaranya menjadi 
pusat distribusi vaksin COVID-19, setara dengan negara maju lain 
yang tengah meneliti ketersediaan vaksin COVID-19, untuk negara-
negara tetangga (ASEAN) dan negara lain yang tergolong ekonomi 
rendah.
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Kebijakan Indonesia
Indonesia memang terhitung agak lambat mengambil 

langkah penyesuaian yang responsive ketika pandemic corona 
menimpa dunia. Langkah dan kebijakan diambil saat banyak 
negara melakukan transformasi untuk memasuki apa yang disebut 
masa kenormalan yang baru (new norm). Meskipun demikian kita 
sebenarnya memiliki dasar pijak yang kuat untuk menghadapi 
pandemic corona. Secara mendasar, strategi menghadapi pandemi 
corona ini sudah tertuang dalam apa yang kita sebut sebagai nilai 
Pancasila yakni nilai persatuan, saling membantu, utamakan 
kepentingan Bersama tanpa melihat latar SARA seseorang serta ikut 
menjaga keselamatan dan stabilitas negara. 

Pada hakikatnya era kenormalan baru dapat menjadi sebuah 
masa peluang baru bagi negara-negara yang mampu bertransformasi 
dan berinovasi. Dengan berbekal prinsip utama Sufficient Economy 
Philosophy (SEP), institusi pendidikan tinggi di negara kerajaan 
Thailand menjawab tantangan zaman dengan melakukan 
transformasi di bidang pedagogi, beradaptasi dengan strategi, dan 
terus menerus melakukan inovasi demi menciptakan negara yang 
sustainable and resilience.  

Sedikit mengutip dari frase Charles Darwin dalam buku 
magnum opus-nya “On the Origin of Species” (1869), -survival for the 
fittest- sesungguhnya merupakan ungkapan bahwa manusia atau 
peradaban yang bertahan bukanlah yang mereka terkuat, tetapi 
yang paling mampu untuk beradaptasi. Adapt and Adopt. Seperti 
istilah ungkapan peribahasa Bahasa Indonesia, dimana bumi dipijak, 
seperti langit dijunjung.
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Pendahuluan
Dampak sektoral pandemi covid-19 sangatlah masif. Dalam 

ranah pendidikan, transformasi digital menjadi semacam icon baru 
bagi akselerasi PJJ/BDR pada semua level, dari level PAUD hingga 
level PT. Persoalannya, apakah proses transformasi berjalan lancar 
dan efektif dalam praksis pendidikan dan pembelajaran? Sejumlah 
temuan dalam riset terkini memperlihatkan data dan fakta yang 
mengkhawatirkan. Pengalaman di sejumlah lembaga pendidikan 
memperlihatkan “lambannya” sejumlah satuan pendidikan dalam 
mengambil langkah taktis dan strategis penyelenggaraan PJJ. 
Ada begitu banyak hambatan dan kendala yang menghantui dan 
hadirkan “kegelisahan”. Lalu, apakah dengan sejumlah persoalan 
itu, pendidikan terhenti? Jelas, jawabannya: tidak! Harus ada upaya 
simultan stake holders pendidikan. Siapa pun pasti menghendaki 
agar pendidikan tetap jalan. 

Pandemi Covid-19 telah mengakselerasi transformasi dunia 
pendidikan dari pertemuan tatap muka menjadi pembelajaran 
online (daring). Berdasarkan survei BPS pada Juli 2020, 73 dari setiap 
100 institusi pendidikan telah mengubah cara mereka beroperasi, 
menyesuaikan dengan pandemi. Hal ini menjadi tantangan, 
mengingat belum adanya standar tertentu dalam optimalisasi proses 
belajar-mengajar secara daring. “Proses belajar mengajar yang beralih 
menjadi daring tidak hanya terjadi di Indonesia. Dalam Policy Brief: 
Education during Covid-19 and Beyond yang dipublikasikan oleh PBB 
menyebutkan, fenomena belajar dari rumah terjadi di lebih dari 
190 negara di dunia. Dampaknya dirasakan oleh 1,6 miliar pelajar, 
94% dari populasi pelajar di dunia,” ungkap Prof. Akhmaloka, Ph.D, 
Rektor Universitas Pertamina dalam sambutannya secara daring 
pada kegiatan UPbringing Live Session, sebagaimana dilansir dalam 
media pemberitaan online Wartaekonomi, bertajuk Akselerasi 
Transformasi Digital di Dunia Pendidikan (12/11/2020). 
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Gambar 1. 

Infografik tuntutan transformasi digital di semua sektor 
kehidupan termasuk sektor pendidikan.

Sumber: https://www.gartner.com/en/industries/education (retrived on 2021/8/23)

Tidak hanya sektor pendidikan, akselerasi transformasi 
digital menjadi acuan pemerintah Indonesia dalam sejumlah sektor. 
Langkah-langkah taktis dan strategis telah diambil terkait hal ini. 
Pandemi Covid-19 dapat menjadi momentum bagi pemerintah untuk 
mengakselerasi transformasi digital pemerintahan. Pasalnya, cara 
hidup seluruh lapisan masyarakat kini dituntut untuk beradaptasi 
dengan memanfaatkan teknologi informasi yang berbasis 
transformasi digital. Pemerintah juga dituntut untuk menghadirkan 
pelayanan publik yang optimal serta kebijakan yang tepat sasaran 
untuk merespons persoalan dengan cepat. 

Media pemberitaan online tirot.id melansir, Kementerian 
Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan 
Pembanguan Nasional (Kementerian PPN/Bappenas) mendorong 
akselerasi serta inovasi transformasi digital dalam pelayanan publik 
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di masa pandemi. Inovasi transformasi digital ini diimplementasikan 
pemerintah melalui Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) 
dan Satu Data Indonesia (SDI). Menurut Rini Widyanti, Deputi 
Bidang Kelembagaan dan Tata Laksana, KemenPANRB, pandemi 
memposisikan SPBE sebagai fondasi kolaborasi instansi pemerintah, 
dengan 4 strategi: penguatan tata kelola SPBE, pelayanan publik 
terpadu, penyiapan teknologi digital dan membangun SDM yang 
kompeten dan inovatif. Meski banyak tantangan yang harus 
dihadapi dalam mendorong transformasi digital pemerintahan, 
masing-masing pemangku kepentingan yang hadir bersepakat 
bahwa transformasi tersebut harus diakselerasi. Sebab, pemerintah 
dengan cepat dipaksa menuju masa depan digital dan memanfaatkan 
peluang signifikan untuk memajukan ekosistem pengetahuan dan 
inovasi dengan teknologi, kolaborasi dan ko-kreasi. Tentu saat 
pandemi berakhir, pemerintah perlu menghindari kembali ke tata 
kelola, proses, dan keadaan yang lama. Pandemi menjadi akselerator 
transformasi digital dimana SPBE tidak hanya dapat memberikan 
manfaat jangka panjang melalui budaya inovasi yang terbangun di 
mesin birokrasi dan peningkatan efektivitas yang besar, tetapi juga 
pengambilan kebijakan yang cepat dan tetap berdasarkan data yang 
bermuara pada pelayanan publik yang lebih baik serta mendekatkan 
jarak antara pemerintah dan warganya.

 “Transformasi digital dalam pemerintahan ditandai 
berbagai pembangunan infrastruktur pusat data dan lainnya yang 
dapat menghemat signifikan per tahun. Potensi penghematan 
ini adalah konsolidasi 2700 aplikasi instansi pemerintah yang 
dapat menghemat biaya operasi dan pemeliharaan 2,7 trilyun per 
tahun, dan penghematan pengembangan aplikasi pemda yang 
dapat mencapai 12 trilyun rupiah,” ujar Menteri Suharso dalam 
Diskusi Kebijakan “Urgensi Transformasi Digital Pemerintahan 
untuk Merespons Pandmi dan Pembangunan Nasional” yang 
diselenggarakan Knowledge Sector Initiative (KSI) bekerjasama 
dengan Katadata, (http//: tirto.id, retrived on 8/12/2021). 

Pandemi Covid 19 telah memicu pergeseran paradigma 
tradisional-konvensional penyelenggaraan pendidikan. Zona nyaman 
aktivitas Pendidikan yang berpusat pada perjumpaan langsung 
guru dan siswa diusik oleh keharusan untuk memindahkannya ke 
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perjumpaan tak langsung. KBM Alam nyata kini harus berpindah 
ke alam maya. Hal ini menuntut semua pihak untuk beradaptasi 
dengan perubahan metode pembelajaran (Setyowati, et al. 2021). 
Sebanyak kemunculan istilah baru yang berpusat pada platform 
digital dalam impelementasi kurikulum darurat masa pandemi, 
sebanyak itu pula pesimisme, kegelisahan, kepanikan dan kelatahan 
dalam pergulatan relasi baru ini muncul (Nabung & Ruben, 2021). 
Keharusan mengadopsi model pembelajaran digital ini tentu 
sangat mengganggu bagi pemangku pendidikan yang masih kokoh 
bertahan dalam mindset pembelajaran tradisional-konvensional. 
Alhasil, meskipun sebagian terbesar pelaku menyambut era baru 
ini, sejumlah pihak masih bermimpi tentang “badai berlalu” dengan 
keyakinan bahwa keadaan akan kembali seperti sedia kala. 

Dampak global pandemi Covid-19 termanivestasi secara 
kasat mata di hampir setiap segmen dan sektor kehidupan, antara 
lain sektor kesehatan, ekonomi dan pendidikan. Sejak merebak 
dan diumumkannya pada awal tahun 2020, hembusan laporan 
harian di hampir setiap media pemberitaan global memperlihatkan 
dampak buruk pandemi ini bagi hidup jutaan penduduk dunia. 
Konsekwensinya,  konsentrasi utama dari setiap negara adalah 
meminimalisasi penyebaran virus, khususnya di kalangan komunitas 
yang paling rawan (Altahir, 2020). Di sektor kesehatan, respons 
umum PBB melalui WHO datang bervariatif untuk memastikan 
kebijakan protokol kesehatan berjalan di semua lapisan masyarakat 
dunia. Akan tetapi fakta penyebaran virus yang begitu cepat dan 
masif tak cukup dengan protokol menjaga jarak dan mengurangi 
jumlah kerumunan. Pemerintah dan masyarakat harus segera 
mengambil langkah taktis dan strategis dalam menangani wabah 
(Havid, 2020). Sektor pendidikan pada semua levelnya terdampak 
langsung. Dalam konteks Indonesia, sejumlah problem kritis 
bermunculan terkait pembelajaran daring. Untuk itu, pemerintah 
mengambil langkah adaptif yang cepat dalam merespon situasi guna 
memastikan tetap berlangsungnya proses-proses formal pendidikan 
(SK Kepmendikbud, 2020). Untuk mengurangi beban guru dan 
peserta didik, agar pembelajaran tetap berjalan, Kemendikud pun 
melakukan penyesuaian pembelajaran yang tertuang dalam Surat 
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Edaran (SE) Nomor 2/2020 tentang Pencegahan dan Penanganan 
Covid-19 di lingkungan Kemendikbud serta SE Nomor 3/2020 
tentang Pencegahan Covid-19 pada Satuan Pendidikan.

Ruang Lingkup dan Batasan Istilah
Kriteria efektivitas pembelajaran online sangat ditentukan  

oleh dua hal. Pertama, kompetensi digital dan kedua, interaksi timbal-
balik yang dibangun melalui sistem dan sarana-prasarana teknologi 
digital. Dalam kajian ini, ruang lingkup analisisnya dibatasi pada 
persoalan bagaimana transformasi digital mendukung efektivitas 
pelaksanaan pembelajaran jarak jauh dengan metode blended 
learning sehingga korelasi timbal balik keduanya dapat membentuk 
sebuah lingkungan ekosistem dunia maya yang disebut ekosistem 
virtual. Untuk itu, perlu pemahaman yang komprehensif atas tiga 
varian tematis tulisan ini. 

Transformasi digital
Tentang transformasi digital, pakar pendidikan, Prof. Dr. 

Ir. Richardus Eko Indrajit, dalam materi pemaparannya berjudul, 
Transformasi Digital dalam Dunia Keuangan dan Perbankan, 
mendefinisikan istilah transformasi digital sebagai “suatu proses 
perubahan ke masa depan (irreversible change) yang didasari pada 
pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi secara signifikan 
untuk memberikan nilai tambah bagi perusahaan atau korporasi.” 
Alasan pentingnya transformasi digital itu adalah pertama, karena 
tekonologi berkembang sangat pesat dan merubah cara manusia 
beraktivitas, berkomunikasi dan bertransaksi; kedua, karena 
beragam aplikasi menyediakan fitur-fitur yang memungkinkan 
terjadinya layanan yang lebih cepat, lebih baik dan lebih murah 
(cheaper-better-faster). Oleh karena itu, menurutnya, untuk 
bertransformasi secara optimal, harus ada perubahan utama dan 
mendasar pada beberapa aspek, yakni: mindset, manusia, budaya, 
proses dan teknologi (Indrajit, 2021:3-7). 

Dalam konteks pendidikan, transformasi digital terkait 
erat dengan perubahan metode, model dan praksis pembelajaran 
melalui penggunaan platform digital baik dalam membuat kontent 
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pembelajaran maupun dalam membangun interaksi virutal antar 
pemangku kepentingan pendidikan. Melalui Transformasi digital, 
penerapan PJJ/BDR menjadi acuan masa depan pendidikan, 
sebagaimana disinyalir media berikut:  

The current state of affairs, the growing demand for digital 
content, and the many benefits it presents for teachers 
and students alike, make virtual learning a permanent 
solution rather than a temporary fix. It is unlikely that 
education will revert to solely in-classroom instruction 
or physical materials, meaning that online education 
will be present in one form or another moving forward. 
In this regard, transitioning to digital products should 
not result in negative consequences for workplaces or 
professional reputation (vitrium.com/vitriumone, retrived 
on 8/12/2021:12).

Konteks pembelajaran era pandemi adalah momentum 
puncak transformasi digital dalam memediasi keberlangsungan 
pendidikan. Ia menjadi pilihan pasti karena menjadi basis penerapan 
PJJ/BDR. Adaptasi teknologi digital ke dalam dunia pendidikan 
harus mengadopsi kreativitas dan inovasi teknologi komputer ke 
dalam sistem pengelolaan pembelajaran yang sudah lama diterapkan 
dalam pembelajaran berbasis internet (e_learning), yang disebut 
Learning Management System (LMS, Kharismiaji, 2021). LMS sendiri 
merupakan suatu pendekatan inovatif dengan menghadirkan 
berbagai macam jenis teknologi pembelajaran. Ragam penerapan 
e_learning berbasis LMS antara lain: pembelajar multimendia, 
techology enhanced learning (TEL), computer based instruction 
(CBI), computer based training (CBT), computer assisted instruction 
(CBI), web based training (WBT), online education, virtual education 
(Simonics, 2013) yang memungkinkan perubahan cara, metode dan 
proses maupun lingkungan pembelajaran.

Dengan transformasi digital, semua guru/dosen harus 
adaptif dengan tuntutan perubahan yang cukup mendasar terkait 
metode tradisional-konvensional yang sudah melekat berabad 
lamanya. Di sini, ada keharusan untuk mengubah pola pikir ke 
sebentuk pola pikir pertumbuhan/growth mindset organisasi 
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pembelajar dalam transformasi digital (Kharismiaji, 2021). Tuntutan 
adaptif dimaksud adalah “perubahan” mendasar pada berbagai 
aspek pembelajaran ketika semua pelaku pendidikan memadukan 
teknologi digital ke dalam proses pengajaran yang berdampak pada 
terselamatkannya kebutuhan para siswa dari ancaman learning 
loss atau kehilangan kesempatan belajar (UNESCO, 2021). Gambar 
1.1. berikut memperlihatkan dimensi perubahan pola pikir dalam 
transformasi digital. Mindset pertumbuhan merupakan alur nalar 
digital dalam merancang seluruh proses pembelajaran berbasis 
jaringan internet dengan kiblat utama pada platform media yang 
digunakan sehingga menghasilkan proses yang lebih cepat, lebih 
baik dan lebih ekonomis. 

Gambar 2.

Infografik siklus perubahan sistemik pembelajaran online 
berbasis transformasi digital

Sumber:  https://albatian.com/en/blog-ingles/digital-transformation-life-cycle (retrived on 
2021/8/6)

Pergeseran sistemik paradigma pembelajaran merupakan 
pilihan model perubahan pada sistem tatakelola satuan pendidikan 
dalam beradaptasi dengan tuntutan era pandemi covid-19; dan, 
model itu pun akan terus digunakan sesuai perkembangan teknologi 
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informasi berjejaring yang pesat ke depannya. Dengan mindset 
pertumbuhan, penggunaan e-learning sebagai media pembelajaran, 
menjadi salah satu unsur penting dalam transformasi digital dalam 
pendidikan. Hal ini karena e-learning dapat mencakup kebebasan 
interaksi antara siswa dan guru/dosen/instruktur, atau antar sesama 
siswa, dalam hal keterbatasan waktu dan ruang belajar. Virtual world 
sebagai suatu bentuk simulasi 3D dapat menjadi salah satu alternatif 
dalam penerapan e-learning (Supriadi, 2016). Hanya saja, perlu ada 
kajian lebih lanjut tentang sebuah ekosistem baru yang disebut 
virtual world dalam mengubah sistem pembelajaran itu sendiri. 
Inovasi dan adaptasi berbasis transformasi digital menjejakkan titik 
tanpa balik (point of no return) menuju masa depan pendidikan 
pasca pandemi. 

Blended Learning
Secara etimologis, istilah “blended learning” terdiri dari 

dua kata yaitu ‘blended’ yang berarti campuran dan ‘learning’ yang 
berarti pembelajaran. Dengan demikian sepintas lalu blended 
learning mengandung makna pola pembelajaran yang mengandung 
unsur pencampuran atau penggabungan antara satu pola dengan 
pola yang lainnya dalam pembelajaran. Mosa dalam Kumar (2006) 
menyampaikan bahwa yang dicampurkan dalam blended learning 
yaitu dua unsur  utama, yakni pembelajaran di kelas (classroom 
lesson) dengan online learning (Eliza, 2021). Garrison dan Vaughan 
(2008) mendefinisikan yang dikutip oleh Francine S.Glazer, Blended 
learning adalah proses pembelajaran campuran tatap muka dengan 
online, sehingga menjadi pengalaman belajar. Blended learning 
merupakan pembelajaran secara tradisional yang dilengkapi media 
elektronik atau media teknologi. Menurut Catlin R.Tucker, Blended 
learning merupakan satu kesatuan yang kohesif berpadu melekat 
maksudnya adalah memadukan atau menggabungkan pembelajaran 
tradisional tatap muka dengan komponen online. Blended learning 
yaitu metode pembelajaran yang memadukan pertemuan tatap 
muka dengan materi online secara harmonis. Perpaduan antara 
pembelajaran konvensional di mana pendidik dan peserta didik 
bertemu langsung dengan pembelajaran secara online yang dapat 
diakses kapan saja dan di mana saja. Adapun bentuk lain dari 
blended learning adalah pertemuan virtual antara pendidik dengan 
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peserta didik. Dimana antara pendidik dan peserta didik mungkin 
saja berada di dua tempat yang berbeda, namun bisa saling memberi 
feedback, bertanya, atau menjawab. Semuanya dilakukan secara real 
time.

Blended learning adalah metode pembelajaran yang 
memadukan elemen-elemen konseptual pembelajaran konvensional 
ke dalam perangkat artifisial teknologi informasi dan komunikasi 
digital (Alexander Lim, 2021). Dalam praksisnya implementasi 
metode blended learning ke dalam kurikulum pembelajaran daring 
menghadirkan konsepsi subjektif yang beragam. Akan tetapi 
konsepsi kelirunya adalah ketika memahami konsep blended learning 
sebagai penggabungan dua sistem pembelajaran antara tatap muka 
dan online. Pengertian penggabungan jelas bukan merupakan 
konsepsi yang tepat dalam konteks pembelajaran daring selama 
masa pandemi. Dengan demikian pemahaman blended learning 
lebih kepada suatu upaya meleburkan pembelajaran konvensional 
dengan perangkat teknologi digital untuk memudahkan interaksi 
berjarak sekolah dan rumah, guru dengan siswa, siswa dengan 
siswa. Singkatnya blended learning merupakan sebuah metode yang 
memadukan sistem pembelajaran berbasis elektronik.

Studi tentang blended learning (Carman, 2005; Eliza, 2021) 
memberikan gambaran tentang prasyarat dasar metode ini dalam 
praksis pembelajaran daring idealnya. Studi ini mengungkapkan  
bahwa terdapat lima kunci untuk melaksanakan pembelajaran dengan 
menggunakan blended learning: Pertama, live event, yakni bahwa 
pembelajaran langsung atau tatap muka (instructor-led instruction) 
secara sinkronous dalam waktu dan tempat yang sama (classroom) 
ataupun waktu sama tapi tempat berbeda (virtual classroom). Bagi 
beberapa orang tertentu, pola pembelajaran langsung seperti ini 
masih menjadi pola utama. Namun demikian, pola pembelajaran 
langsung inipun perlu didesain sedemikian rupa untuk mencapai 
tujuan sesuai kebutuhan. Pola ini, juga bisa saja mengkombinasikan 
teori behaviorisme, kognitivism dan konstructivism sehingga 
terjadi pembelajaran yang bermakna. Kedua, Self-Paced Learning. 
Yaitu mengkombinasikan dengan pembelajaran mandiri (self-paced 
learning) yang memungkinkan peserta belajar kapan saja, dimana 
saja dengan menggunakan berbagai konten (bahan belajar) yang 
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dirancang khusus untuk belajar mandiri baik yang bersifat text-
based maupun multimedia-based (video, animasi, simulasi, gambar, 
audio, atau kombinasi dari kesemuanya). Bahan belajar tersebut, 
dalam konteks saat ini dapat disampaikan secara online (melalui 
web maupun melalui mobile device dalam bentuk: streaming audio, 
streaming video, dan e-book) maupun offline (dalam bentuk CD, dan 
cetak). Ketiga, collaboration, yakni terkait usaha mengkombinasikan 
baik pendidik maupun peserta didik yang kedua-duanya bisa lintas 
sekolah/kampus. Dengan demikian, perancang blended learning 
harus meramu bentuk-bentuk kolaborasi, baik kolaborasi antar 
teman sejawat atau kolaborasi antar peserta didik dan pendidik 
melalui tool-tool komunikasi yang memungkinkan seperti chatroom, 
forum diskusi, email, website/webblog, dan mobile phone. Tentu 
saja kolaborasi diarahkan untuk terjadinya konstruksi pengetahuan 
dan keterampilan melalui proses sosial atau interaksi sosial dengan 
orang lain, bisa untuk pendalaman materi, problem solving dan 
project-based learning. Keempat, assessment yaitu bahwa dalam 
penerapan metode ini, perancang harus mampu meramu kombinasi 
jenis penilaian baik yang bersifat tes maupun non-tes, atau tes yang 
lebih bersifat otentik (authentic assessment/portfolio). Disamping 
itu, juga perlu mempertimbangkan ramuan antara bentuk-bentuk 
assessmen online dan assessmen offline. Sehingga memberikan 
kemudahan dan fleksibilitas peserta belajar mengikuti atau 
melakukan penelitian tersebut.

Kelima, performance support materials dalam hal ini, jika 
kita ingin mengkombinasikan antara pembelajaran tatap muka 
dalam kelas dan tatap muka virtual, perhatikan sumber daya untuk 
mendukung hal tersebut siap atau tidak, ada atau tidak. Bahan belajar 
disiapkan dalam bentuk digital, apakah bahan belajar tersebut dapat 
diakses oleh peserta belajar baik secara offline (dalam bentuk CD, 
MP3 dan DVD) maupun secara online. Jika pembelajaran dibantu 
dengan suatu Learning/Content Management System (LCMS), 
pastikan juga bahwa aplikasi sistem ini telah terinstal dengan baik 
dan mudah diakses.

Prasyarat di atas adalah bentuk penerapan metode blended 
dalam konteks normal, artinya pilihan bisa bebas syncronous learning 
or asyncronous learning. Akan tetapi dalam konteks pandemi 



125

Covid-19: Bonum atau Malum?Diskursus Sosial Humaniora
BUNGA RAMPAI

covid-19, pilihannya terbatas pada asyncronous learning oleh karena 
dukungan kemajuan teknologi digital terkini. Dengan demikian, 
meskipun metode ini sudah lama diterapkan dalam penerapana 
pembelajaran online, perlu ada sentuhan penyempurnaan 
kontekstual. Dengan demikian gambaran kontekstual metode 
blended ini adalah sebuah upaya mengintegrasikan faktor manusia 
dan faktor teknologi dalam memproduksi sebuah pendekatan baru 
pembelajaran daring. Gambar 3 berikut adalah pemahaman tentang 
blended learning yang dalam adaptasi kurikulum pembelajaran era 
pandemi dan pasca pandemi.

Gambar 3. 

Infografik tentang Pemahaman Blended learning sebagai paduan 
unsur manusia dan teknologi

Sumber: diramu dari berbagai literatur tentang online learning (Nabung, 2021)

Laporan International Baccalaureate Organization (IBO 
Report, 2020) berjudul: Online learning, teaching and education 
continuity planning for schools, yang dipublikasikan pada Maret 
2020, mengetengahkan gambaran tentang metode blended learning 
di sejumlah negara di dunia. Menurut laporan ini, pengembangan 
suatu perencanaan pembelajaran daring atau keberlanjutan suatu 
perencanaan pembelajaran meliputi sejumlah aspek, antara lain: 
strategi pengajaran, aturan berkomunikasi, perangkat, solusi, dan 
kebijakan yang mendukung daring or blended learning komunitas 
sekolah. Tekanannya adalah perencanaan yang dibuat sesederhana 
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mungkin tetapi tetap membuat tujuan-tujuan yang jelas bagi pelajar 
dan pendidik; serta pengawasan terkait bagaimana pola belajar dan 
mengajar berlangsung optimal secara daring. Terdapat minimal dua 
jenis KBM daring yang akan dibutuhkan oleh sekolah-sekolah sesuai 
kondisi yang mereka hadapi. Pertama, KBM synchronous, yaitu 
aktivitas yang terjadi secara kolaboratif pada saat yang sama antara 
sekelompok pelajar dan biasanya dengan seorang pengajar. Kedua, 
asynchronous yaitu aktivitas yang dilakukan suatu waktu tertentu 
dan tidak selalu dengan satu kelompok pelajar tapi dengan umpan 
balik seorang pengajar.  

Gambar 4. 
Infografik ilustratif tentang karakteristik blended learning dan 

konteks virtual penggunaannya sebagai pilihan metode PJJ

Source: diramu dari berbagai literatur tentang online learning (Nabung, 2021)

Sekolah-sekolah, dalam hal ini, tidak perlu berasumsi bahwa 
aktivitas pengajaran sinkronous adalah yang paling sesuai atau 
paling didambakan untuk mendukung pembelajaran yang efektif. 
Tujuannya bukan untuk menghadirkan kembali pembelajaran 
konvensional tatap muka (face to face) yang mustahil dipraktikkan. 
Pembelajaran online dengan metode blended learning membuka 
kesempatan bagi pembelajar untuk bekerja lebih merdeka, 
memperluas sumber belajar mereka dan belajar menggunakan tools 
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dan strategi yang mungkin belum mereka miliki. Sementara praksis 
percobaan eksperimental tidak dimungkinkan dalam kondisi 
darurat pandemic, maka Langkah-langkah kreatif dan inovatif serta 
ketahanan sosial sangat dibutuhkan agar segala sesuatunya dapat 
tetap bekerja semaksimal mungkin. Hampir semua sekolah akan 
membutuhkan adaptasi baru dan berpikir cepat agar proses-proses 
formal dan informal pendidikan tetap jalan sambil mengindahkan 
protocol Kesehatan yang ada (IBO, 2020:4-6).

Ekosistem Virtual Pendidikan
Pembelajaran jarak jauh telah menciptakan konteks baru 

pada relasi sekolah dan rumah, guru dan siswa, siswa dengan 
siswa lainnya. Pola relasi ini secara aplikatif mengubah mindset 
lingkungan pembelajaran real yang bercorak perjumpaan fisik 
(real-face to face environment) yang terpusat di satuan pendidikan 
di sekolah-sekolah menjadi lingkungan pembelajaran maya non 
fisik (virtual environment) yang terintegrasi secara berjejaring 
melalui pemanfaatan teknologi internet beserta perangkat digital 
ikutannya sebagai pengantara. Model relasi virtual ini kemudian 
memperluas jaringan hubungan satuan pendidikan dari sekedar 
hubungan guru/dosen dengan siswa/mahasiswa. Sebuah inter-
relasi yang tidak hanya dibatasi oleh serangkain jadwal di dalam 
kotak ruangan kelas, tetapi juga jauh melampaui itu. Lingkungan 
pembelajaran virtual bisa menjadi suatu proses pembelajaran di 
dalam tetapi juga melampaui ruangan kelas (learning in and beyond 
the classroom) sebagaimana telah disinyalir dalam berbagai studi 
dan penelitian yang telah dilakukan jauh sebelumnya oleh banyak 
pakar pendidikan terkait PJJ saat ini (Yingwen & Jian, 2016; Bonk & 
Graham, 2005; Allen, Seaman & Garret, 2007). Perubahan  kultur 
relasi intersubjetif dan pergeseran paradigma pembelajaran berbasis 
online ini lalu mengkreasi semacam  hubungan timbal balik  dalam 
lingkungan pembelajaran in se. Bentuk relasi dunia maya dalam 
berbagai platform mediasi digital inilah yang kemudian membentuk 
ekosistem virtual pendidikan. Basis kontekstual yang menjadi inti 
gagasan ekosistem virtual ini bertopang pada digitalisasi konten 
maupun proses pembelajaran melalui jaringan internet (e_learning 
toward a virtual learning). 
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Gambar 5. 

Infografik Wisconsin Learning Plan sebagai kerangka pikir 
ekosistem virtual masa depan pendidikan berbasis teknologi 

digital.

Sumber: https://www.pngegg.com/Departemen+Instruksi+Publik+wisconsin (retrived on 
2021/8/22)

Sebagai sebuah gagasan yang baru dalam konteks 
penggunaannya yang masif terkait pilihan model daring kurikulum 
darurat masa pandemi covid-19, istilah ekosistem virtual penting 
untuk ditelusuri batasan pengertiannya. Pertama, merujuk Kamus 
Besar Bahasa Indonesia, ekosistem/eko·sis·tem/ /ékosistem/ n 
(1) keanekaragaman suatu komunitas dan lingkungannya yang 
berfungsi sebagai suatu satuan ekologi dalam alam; (2) komunitas 
organik yang terdiri atas tumbuhan dan hewan, bersama habitatnya; 
(3) keadaan khusus tempat komunitas suatu organisme hidup dan 
komponen organisme tidak hidup dari suatu lingkungan yang saling 
berinteraksi (KBBI, 2015). Pengertian ini hampir sama, bila merujuk 
Kamus Bahasa Inggris Cambridge yang diakses online pada situs 
dictionary.cambridge.org, kata ecosystem: all the living things and 
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non living things in an area and the way they affect each other and the 
environment (retrived on 2021/8/12). Kedua, term virtual, meskipun 
sudah lama di gunakan dalam kaitannya dengan istilah teknis 
jaringan komunikasi elektronik, KBBI mengartikan kata “virtual: 
sebenarnya, keadaan benar-benar ada”. Sementara Cambridge 
dictionary mengartikan kata “virtual” dalam konteks “artivisial 
voice” sehingga ada komunikasi yang termediasi: a computer 
program or device that is connected to the internet and can understand 
spoken questions and instructions, designed to help you to make plans, 
find answers to questions, etc.: “Because these virtual assistants 
live in a speaker with a microphone, they’re present in your home 
whenever you need them (http//dictionary.cambridge.org). Dalam 
dunia pendidikan, istilah virtual sudah lama digunakan dalam 
konteks long distance learning, seperti virtual classroom (Porter, 
1997), perpustakaan virtual (Buxbaum, 2004), virtual learning 
environment (Supriadi, 2016) dam kampus virtual (García-Peñalvo, 
F. J., Rivero-Ortega, R., Rodríguez-Conde, M. J., & Rodríguez-García, 
N. 2020).

Gambar 6. 

Infografik rancang bangun sebuah ekosistem virtual pendidikan 
berbasis online di era revolusi teknologi komunikasi dan informasi.

Source: diramu dari berbagai literatur tentang online learning (Nabung, 2021)
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Korelasi timbal balik antara manusia dengan perangkat 
teknologi digital dalam lingkungan pembelajaran membentuk 
sebuah ekosistem virtual. Tuntutan pembelajaran daring masa 
pandemi covid-19 mengaksentuasi hadirnya dunia virtual yang 
melingkupi seluruh jaringan hubungan yang dimaksud. Dari mana 
pun, kapan pun dengan perangkat digital apapun yang terkoneksi 
dengan jaringan internet, setiap individu dapat saling terhubung. 
Transformasi digital dengan pergeseran paradigma komunikasi 
belajar memperkuat pola pikir pertumbuhan (growth mindset) 
dalam mengintergrasikan hubungan interpersonal manusia 
yang termediasi oleh dunia digital. Dengan mediasi perangkat 
smartphone/komputer yang terkoneksi jaringan internet, misalnya 
setiap individu dapat mengakses kegiatan apapun termasuk 
pembelajaran kapan dan di manapun. Dengan itu slogan teknologi 
informasi pun termanivestasi dalam konteks ini: You go nowhere, but 
you can be everywhere (Anda tidak ke mana-mana, tapi Anda bisa 
ada di mana-mana). Atau dengan kata lain, bagi insan pendidikan: 
without going anywhere, you can be everywhere to search and to find 
learning contents you need.

Gambar 7. 
Infografik ilustratif tentang penggunaan perangkat digital 

(smartphone) dalam kaitannya dengan akses informasi 
pembelajaran

Sumber: Ilustrasi dari Getty Images dalam: Budhiana Kartawijaya (2019)
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Telaah Historis Pembelajaran Jarak Jauh
Secarah historis, istilah-istilah itu sudah muncul jauh 

sebelum merebaknya pandemi covid-19 ini. Pembelajaran 
dengan metode e_learning adalah salah satu contoh yang sudah 
lama diterapkan dalam sistem kurikulum pembelajaran online 
(Gihan, 2003). Hal senada juga sudah diterapkan dalam konteks 
Eropa dan USA (Allen & Seaman, 2007) terkait model blended 
learning. Tentu saja, rangkaian proses dalam terapannya 
tetap mengacu kepada standar pembelajaran tatap muka. Ada 
prasyarat formil yang mendasari pengalihan dari kelas tatap 
muka ke kelas virtual (Matthew N. O., Philip O., Sarhan M., 
2018 ) yang menuntut guru atau dosen untuk memiliki sejumlah 
keterampilan (skills) serta persyaratan (requirements) lainnya. 
Para  pendidikan harus mampu mendorong partisipasi aktif dan 
kerja sama siswa/mahasiswa, memberikan feedback, memotivasi, 
dan mampu mengolah kelas interaktif dan praktis. 

Sebelum pandemi covid-19 merebak, pilihan pada 
pendidikan berbasis online menawarkan kesempatan 
menyenangkan untuk memperluas cakupan lingkungan 
pembelajaran di berbagai macam kelompok pembelajaran (Idriss, 
2011:61- 73). Dalam hal ini, penggunaan media online telah lama 
menjadi alternatif desain dan pengembangan pembelajaran 
yang efektif (Mabuan, R., & Ebron, G. 2016). Pembelajaran 
online juga ditandai adanya silabus dan perangkat administrasi 
pembelajaran optimal yang disiapkan secara jelas dan spesifik. 
Para pendidik juga dituntut untuk memiliki otoritas akademis 
yang teruji dalam memfasilitas pembelajaran siswa/mahasiswa 
(Belinda Boon, 2015). 
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Gambar 8. 

Infografik eksistensi pembelajaran jarak jauh (distance learning) 
dari dulu hingga kini dan relevansinya dengan kebutuhan 

kontekstual pandemi covid-19

Sumber: didesain oleh Anglia Ruskin University dan diunggah di situs   https://
elearningindustry.com/wp-content/uploads/2013/02/ The-History-of-Distance-
Learning-Infographic.jpg (retrived/downloaded on 2021/8/9)
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Berdasarkan catatan sejarah singkat gagasan pembelajaran 
jarak jauh dalam dunia pendidikan, seperti tertuang dalam infografik 
gambar 6, hingga tahun 2013, jumlah peserta didik di seluruh dunia 
yang diperkirakan terlibat berada pada kisaran 400 ribu hingga 
500 ribu peserta. Catatan itu menunjukkan bahwa embrio blended 
learning sebenarnya sudah ada bahkan jauh di abad ke-18. Lonjakan 
jumlah peserta baru terjadi pada millenium ke-3 atau abad ke-
21 ketika teknologi informasi berbasis digital berkembang pesat. 
Akan tetapi penggunaan media online dalam pembelajaran masih 
sebatas digitalisasi konten belajar dengan komunikasi pembelajaran 
teleconference masih terbatas, baik pada momentum maupun 
intensitasnya. e_learning dengan model blended learning pun masih 
sangat terbatas penggunaannya pada institusi pendidikan sebelum 
pandemi. Hal ini beralasan karena meskipun blended learning 
sangat cocok untuk beberapa siswa, tetapi bagi sejumlah lainnya 
tidak cocok (Lim, 2021). Faktor disrupsi teknologi abad ke-21 juga 
telah banyak memicu antara lain temuan artifisial inteligen di dunia 
kerja kini dan di masa mendatang. 

Tantangan dan Peluang Terbangunya Eksosistem 
Virtual Masa Depan Pendidikan Pasca Pandemi 
Covid-19

Masyarakat dunia saat ini tengah berada pada puncak 
krisis-transisional dalam mendefinisikan eksistensinya. Redefinisi 
keberadaan manusia sangatlah dipengaruhi oleh pergeseran pola 
relasi dari dunia nyata ke dunia maya, dari kedekatan fisik-alamiah 
ke ke kedekatan virtual-artifisial. Inilah puncak krisis eksistensi 
yang  membuat setiap orang harus berdamai dan beradaptasi. 
Prahara pandemi covid-19, secara eksistensial, menghadirkan 
banyak masalah sekaligus terobosan. Keharusan untuk bekerja 
dari rumah (work from home) dan pembatasan jarak fisik (physical 
distance) dalam interaksi insani berdampak luas dalam multidimensi 
hubungan sosial manusia. Dimensi alamiah relasi inter-subjektif 
harus bergeser ke dimensi artifisial oleh mediasi teknologi. 
Pemberlakuan protokol kesehatan dalam batasan waktu yang tidak 
tentu (time-uncertainty) telah menarik individu dari dunia nyata 
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tapi sekaligus menarik dunia ke dalam lingkup subjektif personal 
dunia maya. Transisi ini menghadirkan pola komunikasi dan relasi 
intersubjektif ke sebentuk relasi hypersubjektif, artinya sesesorang 
bisa terhubung dalam komunikasi virtual dengan banyak orang di 
saat yang sama dan dari mana saja hanya dengan sepencet jemari 
tangan pada perangkat digital (smartphone). Pada titik ini, dan 
dalam masa pandemi ini, siapa pun harus berubah mindset. 

Perubahan mindset relasi intra dan antar-subjek sangat 
menentukan sukses dan gagalnya transformasi digital dalam 
relasi sosial manusia di semua bidang kehidupan, khususnya dunia 
pendidikan, kini dan di masa depan. Kondisi ini menghadirkan 
sekaligus tantangan dan peluang. Di satu sisi, ia menjadi tantangan 
ketika orang dihadapkan dengan pilihan, apakah tetap bertahan 
dengan dunia manual-konvensional (perjumpaan dalam ruang 
dan waktu bersamaan) ataukah mau mengambil langkah adaptif 
dengan dunia artifisial-digital (perjumpaan virtual tanpa batasan 
ruang dan waktu)? Di sisi lain, ia menjadi peluang karena arus 
kemajuan teknologi komunikasi dan informasi (ekosistem virtual) 
telah mempermudah banyak hal dalam menemukan solusi dan 
terobosan agar manusia tidak tenggelam dalam krisis akibat 
persoalan-persoalan harian yang dihadapinya, termasuk persoalan 
pendidikan yang mengharuskan terbangunnya relasi pembelajaran 
baru dalang lingkungan virtual (virtual learning environment). 
Akselerasi transformasi digital mau atau tidak mau harus mampu 
menjembatani elemen didaktif dan psikopedagogis tetap eksisnya 
pranata pendidikan sebagai media penting pembentukan jati diri 
intelektual dan pemanusiaan manusia. Dalam perspektif inilah, 
maka pandemi covid-19 semestinya dipandang sekaligus tantangan 
dan peluang bagi masa depan pendidikan. 

Tantangan Praksis Pembelajaran Masa Pandemi
Harus diakui bahwa terdapat banyak tantangan yang 

muncul dari pergeseran ruang pembelajaran dalam dunia 
pendidikan era pandemi ini. Tantangan terbesarnya ada pada 
persoalan akses kepada infrastruktur teknis, persoalan kompetensi 
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pedagogis penyelenggara pendidikan online, ketersediaan 
perangkat pembelajaran yang menyebabkan kesenjangan yang 
tajam di kalangan siswa  berekonomi kuat dan lemah. Sementara di 
negara-negara maju tidak begitu bermasalah dengan implementasi 
pembelajaran digital ini, di Indonesia persoalan ini sangat terasa. 
Lamanya interakaksi pembelajaran virtual yang memakan biaya 
data internet dan tidak tersedianya ruang belajar yang tenang atau 
prangkat smartphone yang harus terbagi penggunaannya dengan 
anggota lain di rumah adalah satu contoh kecil di tengah puluhan 
kendala dan kesulitan yang dihadapi terkait implementasi blended 
learning ini. Kendala mengelola ruang sempit di rumah, mengelola 
anggaran minim di pedesaan, jaringan internet yang tidak stabil, 
kebisingan dll berdampak pada banyaknya siswa yang mengalami 
ketidaknyamanan, frustrasi dan kehilangan konsentrasi sehingga 
pembelajaran menjadi tak berarah (Bania & Banerjee, 2020).  

Sejumlah kajian ilmiah telah menghadirkan banyak 
alternatif resolusi dalam beradaptasi dengan perubahan. Pergeseran 
paradigma praksis pendidikan bukan lagi menjadi pilihan 
melainkan suatu keharusan. Setiap insan pendidikan harus adaptif 
dan responsif dalam mengadopsi model pembelajaran online dalam 
menyesuaikan diri dengan perubahan (Astini, 2020). Pada dasarnya 
tantangan-tantangan yang disebutkan hampir terjadi sama di semua 
lembaga penyelenggara pendidikan formal. Tantangan besar yang 
dihadapi lebih pada kesenjangan (gap) dalam mengkses perangkat 
teknologi digital itu sendiri (UNESCO report, 2020). Ketika hanya 
sebagian kecil masyarakat memiliki akses penuh ke teknologi dan 
jaringan internet, sebagian besar masyarakat terhambat aksesnya 
oleh karena kesulitan ekonomis yang kronis. Akan tetapi tuntutan 
keberlanjutan pendidikan sesulit apa pun keadaan adalah sisi lain 
yang harus ditanggapi cermat, baik dari sisi regulasi, kebijakan 
kurikulum, maupun kesediaan infrastruktur pembelajaran daring 
yang juga menuntut adanya kolaborasi lintas stakeholders, yakni 
pemerintah, lembaga penyelenggara satuan pendidikan, para guru 
dan orang tua demi menyelamatkan masa depan generasi usia 
sekolah saat ini dari ancaman learning loss. 
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Gambar 9. 
Infografik tentang dampak pandemic covid-19 

di Indonesia terkini

Sumber: Indra Charismiadji, PPT Socio-Technical Knowledge Management pada Era 
Digital, yang dipresentasikan pada Webinar Nasional “MENINGKATKAN MUTU 
PENDIDIKAN DI MASA PANDEMI” diselenggarakkan oleh Vikep Pendidikan 
Keuskupan Bogor pada 17 Agustus 2021.

Secara garis besar, tantangan yang muncul akibat dampak 
negatif kebijakan pembelajaran online era pandemi covid-19, 
tergambar dalam paparan pakar pendidikan Indonesia, Indra 
Charismiadji, seperti tertuang dalam infografik gambar 7 ini. Keadaan 
ini membutuhkan solusi. Literatur hasil kajian lapangan terkait 
penerapan PJJ. Dalam hal solusi praktis, kajian menyangkut banyak 
aspek (IBO, 2020: 4-16), antara lain: bagaimana mengkreasi kegiatan 
pembelajaran dengan sumber daya yang sederhana dan mudah, 
bagaimana menemukan materi dan perangkat pembelajaran praktis 
dan interaktif, bagaimana menjalankan layanan dan rancangan 
kegiatan tingkat satuan pendidikan, bagaimana membangun tata 
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kelola sistem pembelajaran online, bagaimana strategi pembelajaran 
dengan perangkat mobile (smartphone), bagaimana memanfaatkan 
media sosial untuk KBM, bagaimana menyusun panduan guna 
menjamin privasi dan perlindungan data pribadi pada komunitas 
sekolah-sekolah, dan masih banyak lagi topik kajian lain yang 
relevan untuk mendapatkan solusi yang efektif dan efisien dalam 
mengatasi dampak negatif lebih bagi masa depan generasi umat 
manusia, khususnya generasi usia sekolah di Indonesia saat ini. 
Muara dari semua pencarian dan terobosan keilmuan terkait 
pemaduan manusia dan teknologi, melalui pembelajaran daring 
adalah upaya-upaya responsif dari semua stakeholders pendidikan 
untuk “beradaptasi dengan perubahan” (Setyowati, Lestari & Ana 
Ahsana El Sulukiyyah, (eds.), 2020: 2-260). 

Menilik data internasional dan nasional peserta didik yang 
dampak covid-19, paparan berikut adalah tantangan sekaligus 
peluang. Dalam laporan UNESCO dan diaksentuasi dalam paparan 
Prof. Akhmaloka, Ph.D, Rektor Universitas Pertamina menyatakan: 
“Proses belajar mengajar yang beralih menjadi daring tidak hanya 
terjadi di Indonesia. Dalam Policy Brief: Education during Covid-19 
and Beyond yang dipublikasikan oleh PBB menyebutkan, fenomena 
belajar dari rumah terjadi di lebih dari 190 negara di dunia. 
Dampaknya dirasakan oleh 1,6 miliar pelajar, 94% dari populasi 
pelajar di dunia.” Sementara berdasarkan survei BPS pada Juli 2020, 
terdapat 73 dari setiap 100 institusi pendidikan telah mengubah 
cara mereka beroperasi, menyesuaikan dengan pandemi. Dan, pada 
masa pemberlakuan PPKM darurat Juli 2012, hampir semua institusi 
pendidikan di Indonesia memberlakukan pembelajaran daring. 

Tantangan yang terjadi sebagai dampak pandemi tidak 
hanya terjadi di level pendidikan dasar atau menengah dan juga 
tidak hanya terjadi di Indonesia. Sejumlah hasil kajian yang termuat 
dalam journal: Education and The Knowledge Society dengan 
topik Digital Transformation in the Universities: Implications of the 
COVID-19 Pandemic (No. 22/Feb., 2021), Prof. Francisco José García-
Peñalvoa selaku editor in chief menulis pengantar keprihatinannya 
sebagai berikut: 
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Looking back, the year 2020 has not been at all what 
we would have imagined. The COVID-19 pandemic has 
marked everything. We have lived through unimaginable 
experiences. Scenarios of confinement and social 
distance have required incorporating technologies as an 
essential means of continuing professional, educational 
and social activities. On a social level, the advance in 
the digital competencies of the population has increased 
exponentially. However, this need to use technology does 
not mean that, in general, institutions and individuals 
were prepared to face digital processes, which reveals 
deficits in their digital transformation strategies (García-
Peñalvoa, 2021). 

Kutipan di atas memperlihatkan adanya setitik cahaya di 
tengah prahara kegelapan hambatan dan kendala penerapan PJJ ini. 
Dalam publikasi hasil kajiannya, Learning Analytics: A Time to Shine, 
Hernández-García, Á., Conde, M. Á., & Chaparro-Peláez, J. (2020) 
menegaskan bahwa meningkatnya kebutuhan transformasi digital 
pada praksis, kurikulum dan metode pendidikan turut mendorong 
terbentuknya sejumlah ekosistem teknolgis (Technological 
Ecosystems) dalam satuan pendidikan di seluruh dunia. Hal ini 
menjadi tantangan sekaligus peluang untuk memecahkan sejumlah 
masalah terkait kebuntuan manusia dalam bertransformasi dan 
mengubah mindset konvensional masa lalu serentak membuka ruang 
adaptasi masuknya mindset teknologi digital-virtual pembelajaran 
daring. 

Kajian ini tidak berpretensi untuk mengulas sejumlah 
tantangan umum yang dikemukakan. Ikhtiarnya adalah mencoba 
menelisik persoalan terkait bagaimana transformasi digital turut 
membantu efektivitas dan efisiensi pembelajaran daring. Dalam hal 
ini pilihan metode “blended learning” itu dioptimalkan dalam konteks 
relasi praktis KBM online masa pandemi untuk menjadi titik pijak 
meneropong masa depan pendidikan itu sendiri. Sejumlah kajian 
memperlihatkan persoalan kompetensi, yakni persoalan tingkat 
keterampilan guru dan siswa dalam memanfaatkan teknologi digital 
dalam pembelajaran yang masih lemah. Di satu sisi, para guru/
dosen membutuhkan pelatihan tentang bagaimana menggunakan 
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platform digital sebagai media pengajaran; sementara di sisi lainnya, 
siswa/mahasiswa membutuhkan panduan belajar dan bagaimana 
mengakses materi pembelajaran dari sistem yang baru tersebut 
(Muhyadeen.S.H,2020). 

Peluang Taktiks dan Strategis PJJ
Buah pikiran para pakar pendidikan di Indonesia juga telah 

mengadopsi intisari resolusi taktis dan strategis terkait bagaimana 
Learning Management System (LMS) dan School Management System 
(SMS) turut mendorong transformasi digital pada satuan pendidikan 
di semua levelnya. 

Gambar 10. 
Infografik perbandingan jumlah siswa dan guru di semua level 
pendidikan dasar dan menengah serta Sekolah Luar Biasa (SLB)

Sumber: Dirjen PAUD dan Dikdasmen, Kemendikbud, 2020

Dengan komposisi perbandingan jumlah guru dan siswa 
pada gambar 8 di atas, tampak jelas bahwa ada jutaan generasi 
usia sekolah terdampak. Dan, pendidikan dengan skema PJJ harus 
tetap berjalan efektif dan efisien. Ancaman learning loss menjadi 
ketakutan nyata apabila aspek regulasi pembelajaran daring 
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tidak bisa diterjemahkan secara tepat sasaran oleh stakeholders 
pendidikan. Perubahan mindset pembelajaran konvensional ke 
pembelajaran virtual adalah tantangan utama praksis pendidikan 
saat ini. Berbagai pilihan metode dan platform digital pembelajaran 
daring sudah banyak. Persoalannya apakah guru dan siswa mau 
terbuka untuk belajar terampil (technical skills) dalam menggunakan 
platform digital dimaksud?

Di sinilah metode pembelajaran terpadu (blended learning) 
mulai diadopsi secara luas dalam konteks pembelajaran daring, 
meskipun terdapat banyak hambatan dan kendala aplikatifnya. 
Blended learning juga kadang disebut sebagai hybird course (Allen, 
Seaman, Garret, 2007; Idris, 2011) yang berarti pembelajaran 
campuran. Tidak ada istilah yang baku untuk mendefinisikan 
blended learning. Namun, Graham (2006: 5) mendefinisikan 
blended learning sebagai “a systems combine face-to-face instruction 
with computer mediated instruction” (sebuah sistem yang memadukan 
perintah tatap muka dengan perintah yang dimediasi oleh komputer). 
Jadi pada dasarnya, metode blended learning adalah pemaduan 
dua model pembelajaran yang sangat berbeda, yaitu model 
konvensional-tradisional tatap muka, dan model pembelajaran 
online-virtual dengan bantuan media komputer-digital (Convert 
gambar 2). Oleh karena itu, secara garis besar, blended learning 
dapat diartikan sebagai metode pembelajaran yang memadukan 
pembelajaran konvensional tatap muka dan pembelajaran berbasis 
elektronik/internet (Bonk & Graham, 2005; Allen, Seaman & Garret, 
2007). Dengan semakin cepatnya perkembangan teknologi saat ini, 
diperkirakan bahwa di masa depan, penggunaan teknologi digital 
dalam pembelajaran akan semakin tak terpisahkan. Lebih lanjut, 
dia menjelaskan tiga alasan mengapa blended learning popular di 
masyarakat. Yang pertama adalah karena model ini meningkatkan 
kualitas pembelajaran, yang kedua adalah karena mudahnya akses 
dan fleksibilitasnya yang tinggi, dan yang ketiga adalah karena 
hemat dalam hal pembiayaan.

Terselenggarannya ekosistem virtual pada semua satuan 
pendidikan, terlepas dari kendala teknis infrastruktur dan 
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suprastruktur yang ada, merupakan sebuah elaborasi dalam 
memotret masa depan pendidikan pasca pandemi. Adalah mustahil 
untuk bergerak mundur ke mindset konvensional dalam sistem tata 
kelola pendidikan generasi masa depan bangsa. Sama halnya ketika 
derap disrupsi pekerjaan masa depan oleh teknologi informasi dan 
komunikasi telah mengubah banyak aspek kehidupan terutama 
terkait bisnis tata kelola pendidikan. Kutipan media berikut 
(Vitrium, 2020) memberikan sinyalemen tentang tantang tantangan 
dan peluang itu: 

“The current state of affairs, the growing demand for 
digital content, and the many benefits it presents for 
teachers and students alike, make virtual learning a 
permanent solution rather than a temporary fix. It is 
unlikely that education will revert to solely in-classroom 
instruction or physical materials, meaning that online 
education will be present in one form or another moving 
forward (Vitriumone Booklet, 2021: 12).”

Dengan berlandas pada aspek positif transformasi digital saat 
ini, maka dunia telah berlomba untuk bergerak maju dan mengubah 
banyak hal termasuk sistem kurikulum pendidikan. Kurikulum 
pendidikan harus memberi dampak “techsavvy” pada generasi 
pembelajarannya, agar bersiap menyambut pekerjaan masa depan. 
Mengacu ke gambar 11 berikut, tampak jelas bahwa trend global dunia 
kerja di masa depan sangat ditentukan oleh adaptasi dan keterampilan 
di bidang teknologi digital. Hal ini mengindikasikan menguatnya 
sistem kurikulum online yang selalu responsif dan adaptif dengan 
dinamika progresif perkembangan teknologi informasi. Menilik 
sejumlah studi terkini, khususnya bidang pendidikan vokasi, masa 
depan pendidikan juga sangat ditentukan oleh link and match 
dengan keterampilan-keterampilan yang dibutuhkan industri atau 
dunia kerja masa depan. Dengan demikian mengafirmasi kutipan 
booklet Vitrium di atas, “…the growing demand for digital content, 
… make virtual learning a permanent solution…”, maka pergeseran 
paradigma pendidikan dari luring ke daring adalah pilihan masa 
depan pendidikan pasca pandemi. 



142

Covid-19: Bonum atau Malum?Diskursus Sosial Humaniora
BUNGA RAMPAI

Gambar 11. 
Infografik tentang peluang sektoral pekerjaan masa depan 

generasi usia sekolah saat ini.

Sumber: http://dupress.deloitte.com/The Future of Works

Dengan pisau analisis yang tajam atas situasi terkini yakni 
adanya kesenjangan antara kurva laju perkembangan teknologi 
dengan lambannya respon individu, dunia bisnis dan kebijakan 
umum pemerintahan, maka  Gambar 8 memperlihatkan peluang 
bahwa pandemi covid-19 telah memicu dan memacu akselerasi 
transformasi digital pada ketiga segment itu. Hal itu mengindikasikan 
bahwa transformasi digital telah mengubah paradigma dan mindset 
individu maupun organisasi dalam memanfaatkan teknologi untuk 
memfasilitasi berbagai kegiatan. Akan tetapi kecepatan itu sangat 
tergantung pada bagaimana organisasi (dalam hal ini khusus untuk 
organisasi satuan pendidikan) dapat mengambil pembelajaran 
langkah-langkah uji coba yang taktis dan strategis melalui adaptasi 
baru secara simultan bagi keberlanjutan pendidikan yang efektif 
dan bermutu. 
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Penggunaan Teknologi Informasi dan Komunikasi  saat ini 
menjadi salah satu faktor yang mempercepat transformasi ilmu 
pengetahuan, karena itu pemanfaatannya sangat dibutuhkan 
dalam sistem pembelajaran. Tambah lagi, pada umumnya generasi 
milenial menyukai pembelajaran audio visual (Rahmadani, 2019). 
Pemanfaatan smartphone sebagai media pembelajaran dapat 
diupayakan sebagai sarana yang edukatif. Menurut Asnawir dan 
Usman (2002), media merupakan sesuatu yang bersifat menyalurkan 
pesan dan dapat merangsang pikiran, perasaan, dan kemauan siswa 
sehingga dapat mendorong terjadinya proses belajar pada dirinya. 
Pengguna teknologi yang didominasi oleh generasi milenial akan 
memudahkan mereka dalam belajar (Raharjo, 2019). Generasi 
milenial akan lebih mudah dan cepat alam hal ini mengakses 
informasi sekaligus menyerap nilai.

Gambar 12.
 Infografik peluang pengembangan digitalisasi Pendidikan untuk 
akselerasi transformasi digital masa depan pembelajaran generasi 

muda Indonesia

Sumber: Prof. Dr. Ir. Richardus Eko Indrajit (2021),  “Mengatasi Kebosanan Siswa dengan 
Metoda Pembelajaran yang Bervariasi”, makalah online PPT pada Webinar 
Meningkatkan Mutu Pembelajaran Dimasa Pandemi, diselenggarakan oleh Vikep 
Pendidikan Keuskupan Bogor dengan Aug 17, 2021 
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Konteks Dinamis Ekosistem Virtual 
Masa Depan Pendidikan

Konteks pandemi yang memporak-porandakan bangunan 
tradisional-konvensional pendidikan oleh kebijakan pembelajaran 
daring mengusik kenyamanan semua pihak. Dinamika pembelajaran 
yang harus diselenggarakan dengan mediasi teknologi menciptakan 
kesenjangan baru sekaligus tantangan baru, berani memasuki 
arena dengan adaptasi keterampilan media digital (upgrading digital 
skills) atau tetap berdiam diri sambil bermimpi keadaan kembali 
normal yang muskil? Pilihan pertama jelas merupakan keniscayaan. 
Pilihan kedua hanyalah halusinasi. Setiap elemen yang terlibat 
dalam pendidikan formal maupun non formal harus belajar tentang 
hal-hal baru. Seperti disinyalir dalam kajian historis pembelajaran 
daring/PJJ, embrionya sudah ada bahkan jauh sebelum revolusi 
teknologi digital itu sendiri. Jadi tidak ada alasan untuk “menunggu” 
atau berharap berlebihan pada konsepsi pembelajaran tradisional-
konvensional seperti sedia kala. Masa depan pendidikan ada di 
tangan mereka yang berpikiran dinamis seberapa pun usia hidup 
seseorang. Bila berkaca pada adagium menjadi tua itu keharusan 
tetapi menjadi dewasa adalah pilihan, saat ini usia bukanlah 
ukuran dalam beradaptasi dengan tuntutan transformasi digital. 
Karena itu pergeseran paradigma pendidikan melalui rancang 
bangun transformasi digital di setiap satuan pendidikan menuntut 
keterbukaan dan perubahan mindset pembelajaran. Pemerintah, 
dalam hal ini, Kemendikbud telah membuka ruang diskresi 
kebijakan bagi setiap satuan pendidikan untuk mengambil langkah-
langkah kreatif dan inovatif bagi optimalisai penggunaan perangkat 
teknologi digital di sekolah-sekolah guna mendukung implementasi 
pembelajaran online/PJJ secara efektif dan berkualitas. 
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Gambar 13. 

Infografik Rancangan Pusat Data dan Teknologi Informasi 
Kemendikbud (2021) bagi peningkatan layanan pendidikan 

secara daring.

Sumber: https://pusdatin.kemdikbud.go.id/menuju-transformasi-digital-pendidikan-indonesia/

Studi-studi terkini yang terungkap dalam sejumlah literatur 
dan publikasi ilmiah menemukan banyak kendala (obstacles) 
yang hadirkan sinyalemen learning loss sebagai ancaman faktual. 
Akan tetapi kontekstualisasi sarana dan prasarana pendidikan 
mengharuskan setiap stakeholders untuk berdinamika dalam 
melakukan terobosan kreatif dan inovatif. Blended learning sebagai 
salah satu metode pembelajaran acuan utama dari sekian banyak 
pilihan model dan metode pembelajaran mendapat tempat yang 
cukup luas dan berdampak secara eksponensial. Berbasis learning 
management system (LMS), blended learning mengalami dinamika 
progresif bagi sistem pembelajaran online.  

Pertautan dinamis transformasi digital dan pilihan blended 
learning dalam ikhtiar untuk terus-menerus mencari terobosan 
inovatif dalam penerapan pembelajaran online melalui gagasan 
ekosistem virtual masa pendidikan adalah sebuah langkah 
paradigmatik yang mumpuni bagi kualitas layanan pendidikan 
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itu sendiri. Ada ragam perspektif di sana. Salah satunya adalah 
introduksi LMS dalam pemberlakuan kurikulum darurat pandemi 
covid-19. 

Gambar 14.

Infografik dinamika transformasi digital dalam mengelola sistem 
pembelajaran berbasis teknologi

Sumber: https://www.firstmedia.com/article/learning-management-system-masa-depan-
dunia-pendidikan (retrived, 2021/8/22)

Jauh sebelum maraknya pendidikan online, studi Babson 
College (2012) mengungkapkan bahwa 77% akademisi menganggap 
pendidikan online lebih baik daripada belajar di kelas. Dan lebih 
dari 69% dari pimpinan akademis percaya bahwa pembelajaran 
online adalah bagian penting dari strategi pendidikan jangka 
panjang. Tanpa diprediksi meningkatnya pembelajaran online telah 
dibuktikan sejak terjadinya pandemi. Hal ini tidak terlepas dari 
Learning Management System (LMS), dasar teknologi yang telah 
membantu menyempurnakan perjalanan pembelajaran online. 
Melihat pergerakan dari tahun ke tahun yang terus memberikan 
dampak positif, tidak diragukan lagi bahwa pembelajaran 
online adalah masa depan pendidikan. LMS diharapkan mampu 
membantu stakeholders pembelajaran menangani seluruh siklus 
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proses pembelajaran pada satuan pendidikan. Meskipun demikian 
ini hanyalah salah satu strategis teknis atau cara yang bisa 
digunakan dari sekian rupa platform pembelajaran digital terus-
menerus berubah secara dinamis dewasa ini. LMS dengan platform 
digital yang tepat guna dapat membantu mengorganisasi program, 
perencanaan dan konten yang memudahkan bagi guru dan siswa 
dalam mendistribusi dan mengontrol proses pembelajaran. 

Dengan akselerasi digital transformation on education 
system, ada optimisme bagi masa depan pendidikan Indonesia, 
dari sekedar berkeluh kesah pada tantangan teknis dari hasil studi 
yang ada. “Pandemic covid-19 has a significant impact on the world 
of education. Changes in the learning system affect the learning 
process,” tulis Erni Munastiwi  (2021). Pada saat ini, semua pihak 
merasakan kesulitan dalam lintas bidang. Dunia usaha mengalami 
penyesuaian, tatanan ekonomi berubah secara drastis, pasar 
terguncang dengan pola-pola baru. Praktis, pola komunikasi 
antar manusia berubah, kompetensi menyesuaikan gerak zaman, 
sekaligus mencipta peluang-peluang baru yang sebelumnya belum 
pernah terbayangkan. Pandemi memang seperti dua sisi mata uang, 
ada tantangan sekaligus ada peluang pada dua sisi yang berbeda. 
Dunia pendidikan juga mengalami tantangan serupa, banyak hal 
yang harus disesuaikan dengan memanfaatkan teknologi. Proses 
belajar dari rumah memang tidak mudah, tapi mencipta renungan 
baru apa yang penting dipelajari dan apa yang menjadi kompetensi 
inti yang berguna untuk masa mendatang. Disinyalir dari Pusdapin, 
Kemendikbud (2021):

“Di antara tantangan itu, akses internet, listrik dan 
juga sumber daya manusia menjadi faktor penting yang 
menjadi fundamen peningkatan kualitas pendidikan 
Indonesia pada masa kini dan mendatang. Terlebih, 
pemerintah Indonesia mencanangkan 2045 sebagai 
momentum emas untuk lompatan sumber daya manusia 
Indonesia. Artinya, 25 tahun lagi menuju momentum 
bonus demografi itu, yang harus dipersiapkan secara 
maksimal. Saat ini, ada 19 persen satuan pendidikan 
yang kesulitan mendapatkan akses internet. Dari jumlah 
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itu, ada 42.159 sekolah yang memang belum terakses 
internet. Sementara, 81% atau 175.356 sekolah yang 
sudah tersambung internet.”

Langkah-langkah strategis telah diambil oleh pemerintah 
dalam memaksimalkan pembelajaran era pandemi covid-19. Berbagai 
studi dan penelitian serta uji coba model-model dan metode-metode 
pembelajaran dikembangkan. 

Gambar 15. 

Infografik pembelajaran prospektif dengan perangkat teknologi 
virtual sebagai karakteristik pembelajaran masa depan berbasis 

transformasi digital.

Sumber: https://www.pngegg.com/id/png-wegnl (retrived on 2021/8/21)

Dalam konteks pendidikan, Pusdatin Kemendikbud telah 
menyiapkan beberapa program strategis dan layanan yang selama 
ini manfaatnya dirasakan secara luas. Di antaranya, Rumah Belajar, 
TV Edukasi, Radio Edukasi dan beberapa layanan lainnya. Bahkan, 
Rumah Belajar menjadi aplikasi pendidikan yang diakses ratusan 
juta pengunjung selama empat bulan terkahir, serta menjadi aplikasi 
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pendidikan favorit selama ini. Pusdatin juga bekerjasama dengan 
lintas pihak, sebagai upaya kolaborasi untuk meningkatkan kualitas 
dan jangkauan. Kemendikbud juga telah menyiapkan road map untuk 
15 tahun mendatang, dalam peningkatan kualitas pembelajaran 
sekaligus transformasi digital pendidikan kita (Chabibie, 2021). Di 
antaranya peningkatan skor PISA (Programme for International 
Student Assesment), dengan target literasi (451), numerasi (407) dan 
sains (414) pada tahun 2035. Di sisi lain, meningkatkan kuantitas 
guru penggerak hingga 300.000 pada 2035 seraya memaksimalkan 
kualitas tenaga pendidikan kita agar mampu menginspirasi peserta 
didik. Selain itu, Kemendikbud juga menata sistem keuangan digital 
dalam belanja kebutuhan barang di kawasan 3T dan non 3T. Sistem 
keuangan digital ini menjadi bagian dari transparansi sekaligus 
transformasi digital dalam pendidikan kita. Tentu saja, langkah-
langkah ini membutuhkan dukungan, energi dan fokus dari banyak 
pihak, agar mimpi-mimpi besar pendidikan Indonesia bisa terwujud. 
Indonesia membutuhkan terobosan-terobosan strategis dan visi 
global untuk menyelenggarakan transformasi pendidikan. Dalam 
konteks ini masa depan pendidikan membutuhkan kerjasama, 
kolaborasi, kreatifitas dan dedikasi untuk menjaga nyala api belajar 
generasi usia sekolah. Di sini dibutuhkan semangat juang dan 
mengabdi agar mimpi-mimpi peserta didik kita tetap bercahaya kini 
dan di masa-masa mendatang.

Kesimpulan dan Saran Rekomendatif
Studi-studi evaluatif dan progresif telah banyak dilakukan 

dalam mencari terobosan dan solusi praktis atas permasalahan 
pendidikan era pandemi. Pergeseran paradigmatik mindset 
pendidikan konvensional menjadi momentum penting dalam 
memotret keberlanjutan masa depan pendidikan generasi usia 
sekolah. Sejumlah perspektif yang muncul dalam kajian literatur ini 
dapat dijadikan basis dalam menghadirkan perspektif pencerahan 
dan idealisme pendidikan. Transformasi digital sebagai basis 
pendekatan pembelajaran online saat ini menjadi titik tanpa balik 
(point of no return) dalam pilihan pendekatan pendidikan masa 
depan secara konsisten. 
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Dari sejumlah pemikiran yang dihadirkan dalam kajian 
ini, terdapat beberapa rekomendasi penting bagi penguatan 
digitalisasi pendidikan di masa depan. Pertama, pentingnya 
studi-studi dan penelitian lanjutan yang lebih mendalam terkait 
masalah infrastruktur, infostruktur dan infokultur (Charismiadji, 
2021) sebagai faktor kunci yang harus tersedia bagi optimalisasi 
pembelajaran yang efektif dan berkualitas di masa depan. Kedua, 
perlunya pembentukan laboratorium klinis guna meng-upgrade 
skill guru dan siswa, oleh karena masih banyak kendala SDM 
dalam operasional pendidikan berbasis teknologi digital. Ketiga, 
memastikan adanya pelembagaan model kolaborasi partnership 
pemerintah dan masyarakat dalam memastikan pendidikan tetap 
berlangsung efektif termasuk meminimalisasi kendala dan hambatan 
teknis yang ada. Keempat, penting kehadiran negara dalam hal ini 
pemerintah pusat dan daerah dalam memantau (monitoring) dan 
mengevaluasi berjalannya PJJ secara terukur dan terkendali sehingga 
mengurangi disparitas yang tajam antara mutu layanan pendidikan 
di seluruh wilayah. Kelima, pentingnya inisiatif-inisiatif baru 
untuk akselerasi transformasi digital bidang pendidikan, terutama 
terkait leadership akademik maupun non akademik di setiap level 
satuan  pembelajaran (skolah/kampus) dan memastikan tumbuh 
kembangnya ekosistem virtual pendidikan (virtual learning) melalui 
hadirnya kepemimpinan yang adaptif, responsif dan progresif bagi 
masa depan pendidikan pasca pandemi covid-19. 

Perspektif dinamis dan progresif digitalisasi pendidikan kini 
dan ke depannya adalah basis bagi perencanaan dan perubahan 
sistemik pada sistem pendidikan nasional. Tulisan ini kiranya menjadi 
salah satu sumbangsih penting dalam derap perubahan masa depan 
pendidikan nasional di Indonesia. Ada banyak kekurangan di sana-
sini, tentunya menjadi sebuah momentum perbaikan dan evaluasi. 
Karena itu segala kritik saran konstruktif sangatlah penting dan 
dibutuhkan agar gagasan dan ide serta kerangka pikir konseptual 
tulisan ini makin disempurnakan. Semoga Indonesia segera keluar 
dari krisis keterbelakangan dalam akses pendidikan digital dan bisa 
maju berdampingan dengan negara-negara maju dalam menyambut 
bonus demografi 2045 mendatang.
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Pendahuluan
Perkembangan teknologi informasi pada abad XXI ini 

semakin tidak terhindarkan. Pengaruhnya telah merasuk setiap lini 
kehidupan manusia, dari bidang ekonomi, sosial, dan tak terkecuali 
pendidikan. Sebagai produk inovasi perkembangan teknologi, 
internet dan dunia digital telah mengambil alih lini aktivitas 
manusia secara rohani dan jasmani. Apalagi ditambah kemunculan 
pandemi Covid-19 seolah-olah menegaskan dominasinya. Dan tentu 
saja, oleh tuntutan zaman manusia “dipaksa” untuk memahami 
dan mampu memanfaatkan teknologi tersebut. Perangkat seperti 
komputer, laptop, dan kini smartphone menjadi pendamping setia 
keseharian kita. Pandemi dan teknologi, sadar atau tidak sadar telah 
“menggiring” kita untuk paham dan beradaptasi dengan kondisi 
yang tidak pasti. Mulai dari rutinitas seperti kegiatan pembelajaran, 
rapat universitas secara drastis berubah ke ranah online. Sampai 
pada aktivitas sakral seperti perayaan Ekaristi, kini dapat dilakukan 
melalui video call atau streaming dengan ketersediaan platform 
yang ada.

Dari sudut pandang teknologi, dalam buku karya Willyerd & 
Mistick berjudul Stretch, dapat membuka pikiran tentang bagaimana 
menyikapi masa depan dunia yang berubah secepat kilat. Stretch 
dikutip dari kamus Oxford, artinya kemampuan untuk membuat diri 
lebih panjang, lebar, tanpa robek atau patah. Dalam dunia olahraga 
stretching adalah kewajiban bahkan bagi seorang jawara sekalipun. 
Jika tidak ada peregangan, tentu badan akan terasa kaku, tegang dan 
tidak bertenaga. Secara mental, kita pun harus meregangkan diri 
sejauh mungkin untuk bertahan di tengah ketidakpastian. Kita 
perlu meregangkan cara belajar, bersikap terbuka dalam berpikir, 
membuka pergaulan dan pengalaman, dan meningkatkan motivasi 
kita.

Nah, bagaimana strategi UNIPA Indonesia menghadapi 
ketidakpastian tersebut?
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Pengurangan Ketidakpastian
Habermas (dalam Maryani, 2011: 40) menegaskan bahwa 

realitas di mana ideologi dominan disebarkan kepada khalayak dan 
membentuk apa yang disebutnya sebagai kesadaran palsu ( false 
consciousness). Untuk mengatasi situasi ini dibutuhkan kesadaran 
kritis. Hal ini karena ada banyak ketidakpastian yang dapat 
ditemukan dalam berbagai situasi apalagi masalah atau bencana. 
Ada banyak ketidakpastian dalam situasi pandemi ini. Kondisi 
ekonomi yang tidak menentu akibat pembatasan sosial pasca positif 
covid-19 menimbulkan ketidakpastian. Ketidakpastian juga terjadi 
manakala adanya pasien positif covid-19 diumumkan pemerintah, 
entah bagaimana keadaan yang akan terjadi di masa depan. Untuk 
mengurangi ketidakpastian di masa pasca positif covid-19 ini perlu 
dibangun pola komunikasi kesehatan yang mendorong tercapainya 
keadaan atau status yang sehat secara utuh, baik fisik, mental, 
maupun sosial.

Komunikasi kesehatan memiliki relasi yang kuat dengan 
usaha manusia untuk menjaga kesehatannya terutama di masa 
pandemi covid-19 ini. Protokol kesehatan yang diberlakukan oleh 
Tim Gugus Tugas Percepatan Penanggulangan Covid-19 dari pusat 
hingga ke daerah menjadi mekanisme utama untuk mengatasi 
situasi ketidakpastian akibat pandemi ini. Protokol kesehatan 
menuntut sikap dan perilaku publik untuk taat dan secara konsisten 
menjalankannya di mana saja ia berada dan berinteraksi dengan 
orang di sekitarnya.

Teori Pengurangan Ketidakpastian ini dapat dipakai sebagai 
landasan ilmiah dalam mengontrol upaya yang dilakukan oleh 
pemerintah yang notabene menggunakan berbagai sumber daya 
termasuk dana besar untuk mengatasi covid-19. Enoh Tanjong (2009) 
dalam penelitiannya menyarankan bahwa tata kelola pemerintah 
harus dikontrol melalui berbagai cara termasuk oleh media massa 
agar publik dapat ikut mengontrol.

Interaksi warga dengan menggunakan media massa dan juga 
media sosial dan perkembangan teknologi komunikasi mestinya 
memudahkan pelayanan kesehatan melalui informasi yang tepat. 
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Namun pada faktanya ada banyak problem dan ketidakpastian yang 
dialami warga berhadapan dengan berbagai berita tidak benar bahkan 
perundungan (bullying) di berbagai akun media sosial. Masyarakat 
menjadi tambah panik dan situasi menjadi tidak menentu. Hadad 
(2009:3-4) menyatakan bahwa apa yang dilakukan oleh media massa 
harus dapat dipertanggungjawabkan kepada publik, karena basis 
media massa adalah kepercayaan (trust) publik. 

Dalam perspektif ilmu komunikasi, pada masa pandemi ini, 
pemerintah, tim gugus tugas dan relawan perlu menerapkan strategi 
komunikasi mitigasi covid-19 melalui kerjasama dengan berbagai 
media massa baik cetak maupun elektronik untuk menghasilkan 
pemberitaan yang profesional. Covid-19 perlu dipandang bukan lagi 
sebagai monster yang menakutkan dan dramatis agar masyarakat 
tidak menjadi cemas dan menurunkan imunitas tubuh sehingga 
lebih gampang terserang virus.

Pandemi Covid-19 dan Pendidikan
Data kasus dan penanganan Covid-19 di Indonesia, per 5 

Agustus 2021, diakses pukul 10.30 WITA adalah kasus positif 3.532.567 
kasus positif, dengan 2.907.920 pasien sembuh dan 100.636 kasus 
meninggal. Pandemi ini telah mengubah pola interaksi dan aktivitas 
manusia dari berbagai aspek kehidupan. Pandemi juga menimbulkan 
ketidakpastian dan menjadi satir di masyarakat, seturut keadaan 
ekonomi yang makin menipis. Spanduk-spanduk di jalanan, gang 
dengan memelesetkan kata lockdown seperti lovedown, lauk daun, 
dan lainnya adalah akibat dari ketidakpastian yang ada, dan upaya 
untuk menghibur diri. Dampak sosial tidak dapat terhindarkan dari 
pandemi, dapat kita saksikan ada oknum-oknum tertentu yang 
mengambil keuntungan dari penderitaan bersama akibat Covid-19. 
Secara ekonomi, banyak perusahaan gulung tikar atau mengubah 
bisnisnya dari bisnis sebelumnya menjadi bisnis yang berhubungan 
dengan dunia kesehatan atau rumah sakit seperti usaha peti jenazah. 
Pandemi dan ketidakpastian berjalan beriringan, sehingga kita harus 
mampu beradaptasi dengan kondisi saat ini. Kita membutuhkan 
strategi jitu untuk perlahan-lahan menerima dan hidup dengan 
coronavirus.
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Pemerintah melalui Kementerian Pendidikan dan 
Kebudayaan (Kemendikbud) berupaya agar para pelaku pendidikan 
tetap bisa menyelenggarakan belajar mengajar meskipun dengan 
cara yang berbeda. Kemendikbud menetapkan peraturan bahwa 
pendidikan di Indonesia tetap diselenggarakan, namun dengan 
sistem yang berbeda yaitu School From Home (SFH). Kemendikbud 
mendorong pelaksanaan proses belajar mengajar dilakukan secara 
daring. Hal tersebut sesuai dengan Surat Edaran Kemendikbud 
RI nomor 3 tahun 2020 mengenai pencegahan Corona Virus 
Disease (COVID-19) pada satuan Pendidikan, dan Surat Sekjen 
Mendikbud nomor 35492 / A.A5 / HK / 2020 tanggal 12 Maret 2020 
perihal Pencegahan Penyebaran Corona Virus Disease (COVID-19). 
Pembelajaran daring memberikan tantangan tersendiri bagi pelaku 
pendidikan, seperti pendidik, peserta didik, institusi dan bahkan 
memberikan tantangan bagi masyarakat luas seperti para orang tua. 
Dalam pelaksanaannya pendidik harus mencari cara bagaimana 
agar tetap bisa menyampaikan materi pembelajaran dan dapat 
diterima dengan mudah oleh peserta didik. Begitu juga peserta didik 
yang dituntut agar bisa menyesuaikan diri dalam situasi dan kondisi 
seperti saat ini, salah satunya kesiapan mental.

Dalam pelaksanaannya pembelajaran daring tentunya tidak 
dapat terlepas dari peran teknologi. Teknologi dapat mempermudah 
segala kebutuhan dalam proses belajar mengajar. Sejalan dengan 
pendapat Tounder et al (dalam Selwyn, 2011) yang mengatakan 
bahwa tenologi digital dalam lembaga pendidikan sebagai sarana 
pendukung dalam pembelajaran, baik sebagai sarana dalam 
mengakses informasi sumber belajar ataupun sebagai sarana 
penunjang kegiatan belajar dan berkaitan dengan tugas.5 Seiring 
dengan perkembangan zaman teknologi semakin berkembang, 
saat ini banyak platform yang dapat membantu pelaksanaan 
pembelajaran daring seperti e-learing, Google Clasroom, Edmodo, 
Moodle, Rumah belajar, dan bahkan platform dalam bentuk video 
conference sudah semakin banyak diantaranya seperti Google meet, 
Zoom, dan Visco Webex.

Pasca pandemi Covid-19 masuk ke Indonesia, terhitung 
dari bulan Maret 2020 sebagai upaya dalam menekan angka 
penularan virus Covid-19, pemerintah menetapkan kebijakan yaitu, 
meniadakan sementara pembelajaran tatap muka dan diganti 
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dengan Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ). Berbagai upaya dilakukan 
agar aktivitas pendidikan tetap terlaksana. Salah satu upaya 
pemerintah dalam program Pembelajaran Jarah Jauh (PJJ) yaitu 
dengan menyajikan materi pelajaran sesuai jenjang pendidikan 
melalui media elektronik televisi yang disiarkan di stasiun TVRI. 
Program ini disajikan untuk jenjang taman kanak-kanak (TK), 
Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), dan Sekolah 
Menengah Atas (SMA). 

Dalam pelaksanaan Pembelajaran Jarak Jauh ini tentu 
memiliki kelebihan maupun kekurangan. Kelebihan dari pelaksanaan 
PJJ ini menjadikan pendidik maupun peserta didik saling berinovasi 
dan juga memanfaatkan teknologi dalam pembelajaran. Sedangkan 
kekurangan dalam pelaksanaan PJJ ini terletak pada kendala 
ekonomi, ketidak meratanya internet dan teknologi yang memadai, 
juga pembelajaran harus dilakukan dengan berkelanjutan agar 
peserta didik memahami dengan baik dan benar.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), teknologi 
pendidikan adalah metode bersistem untuk merencanakan 
menggunakan, dan menilai seluruh kegiatan pengajaran dan 
pembelajaran dengan memperhatikan, baik sumber teknis maupun 
manusia dan interaksi antara keduanya, sehingga mendapatkan 
bentuk pendidikan yang lebih efektif. Menurut Kandung (2014), 
teknologi pendidikan adalah suatu teori dan praktik dengan 
maksud membantu jalannya pembelajaran serta meningkatkan 
performa dengan menyusun, memanfaatkan, dan mengolah terkait 
proses serta sumber teknologi yang memadai. Teknologi pendidikan 
menjadi perantara dalam membantu jalannya proses pendidikan 
dengan maksud mencapai efektifitas, efisien, dan keberhasilan. 
Tahir (2016) mengatakan teknologi pendidikan sebagai suatu proses 
strategi terpadu dalam upaya memecahkan masalah pembelajaran. 
Pendapat tersebut sependapat dengan Muffoletto dalam Selwyn (2011) 
yang berpendapat bahwa teknologi pendidikan bukan mengenai alat 
melainkan mengenai proses serta sistem yang mengarah pada hasil 
yang ingin dicapai. Selanjutnya Lestari (2018) berpendapat bahwa 
teknologi pendidikan merupakan sistem yang digunakan sebagai 
penunjang pembelajaran sehingga tercapai hasil yang diinginkan. 
Jadi dapat dikatakan bahwa teknologi pendidikan merupakan segala 
upaya yang dimaksud untuk memecahkan persoalan-persoalan 
terkait dengan pembelajaran.
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Strategi Vaksinasi
Dilansir dari dokumen vaksinasi Kementerian Kesehatan, 

vaksinasi adalah proses di dalam tubuh, dimana seseorang menjadi 
kebal atau terlindungi dari suatu penyakit sehingga apabila suatu 
saat terpajan dengan penyakit tersebut maka tidak akan sakit atau 
hanya mengalami sakit ringan, biasanya dengan pemberian vaksin. 
Sedangkan vaksin, merupakan produk biologi yang berisi antigen 
berupa mikroorganisme atau bagiannya atau zat yang dihasilkannya 
yang telah diolah sedemikian rupa sehingga aman, yang apabila 
diberikan kepada seseorang akan menimbulkan kekebalan 
spesifik secara aktif terhadap penyakit tertentu. Indonesia punya 
sejarah panjang dalam upaya penanggulangan penyakit menular 
dengan vaksinasi atau imunisasi. Indonesia juga berkontribusi 
terhadap penanggulangan penyakit di muka bumi ini melalui 
pemberian vaksinasi. Sebagai contoh sejak pertama kali imunisasi 
cacar dicanangkan pada tahun 1956, akhirnya penyakit cacar bisa 
dieradikasi yaitu dimusnahkan atau dihilangkan di seluruh dunia 
pada tahun 1974 sehingga pelaksanaan imunisasi campak distop 
pada tahun 1980. Pun demikian dengan polio, sejak imunisasi polio 
dicanangkan pertama kali tahun 1972, Indonesia akhirnya mencapai 
bebas polio tahun 2014. Saat ini dunia, termasuk Indonesia sedang 
dalam proses menuju era dikasi polio yang ditargetkan pada tahun 
2023.

Vaksinasi bertujuan untuk memberikan kekebalan spesifik 
terhadap suatu penyakit tertentu sehingga apabila suatu saat 
terpajan dengan penyakit tersebut maka tidak akan sakit atau hanya 
mengalami sakit ringan. Tentu, apabila seseorang tidak menjalani 
vaksinasi maka ia tidak akan memiliki kekebalan spesifik terhadap 
penyakit yang dapat dicegah dengan pemberian vaksinasi tersebut. 
Apabila cakupan vaksinasi tinggi dan merata di suatu daerah maka 
akan terbentuk kekebalan kelompok (herd immunity). Kekebalan 
kelompok inilah yang menyebabkan proteksi silang, dimana anak 
tetap sehat meskipun tidak diimunisasi karena anak-anak lainnya di 
lingkungan tempat tinggalnya sudah mendapatkan imunisasi secara 
lengkap, sehingga anak yang tidak diimunisasi ini mendapatkan 
manfaat perlindungan melalui kekebalan kelompok yang 
ditimbulkan dari cakupan imunisasi yang tinggi tadi. Anak yang 
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tidak diimunisasi tersebut dilindungi oleh orang-orang disekitarnya 
yang telah kebal terhadap penyakit tertentu sehingga risiko tertular 
penyakit dari orang sekitarnya menjadi kecil. Hal ini menunjukan 
bahwa imunisasi dengan cakupan yang tinggi dan merata sangatlah 
penting. Namun, jika suatu saat anak tersebut keluar dari wilayah 
dengan cakupan tinggi tadi, anak tersebut akan memiliki risiko 
untuk tertular penyakit karena pada dasarnya ia belum memiliki 
kekebalan spesifik yang didapat dari imunisasi

Strategi untuk hidup bersama pandemic Covid-19 selain 
menerapkan protokol kesehatan secara ketat, adalah dengan 
melakukan vaksinasi, yang dapat dilakukan dengan:

a. Menggunakan jaringan dan fasilitas kesehatan, puskesmas, 
apotik, dan gedung-gedung sekolah yang tersebar kosong.

b. Pakai pola TPS di pemilu yang di tiap RW ada fasilitas untuk 
masyarakat datang dan divaksinasi.

c. Umumkan kapan target vaksinasi 25 %, 50 % dan 75 % per 
provinsi dan kabupaten/kota.

d. Gunakan vaksin yang efikasi-nya tinggi 80 % (Pfizer, Moderna, 
Astra Seneca, dll). 

e. Data yang dihimpun dari covid.go.id menyebutkan Indonesia 
telah melaksanakan dua kali vaksinasi yaitu vaksinasi ke-1 
dengan 48,485,265 spesimen dan vaksinasi ke-2 dengan 
21,965,366 spesimen.

Strategi Pembelajaran Unipa Indonesia: Adaptasi 
Teknologi dan Pandemi
1. Adaptasi dengan teknologi informasi dan komunikasi

Sejak kemunculan pandemic Covid-19 di Indonesia, secara 
khusus di wilayah Nusa Tenggara Timur, UNIPA Indonesia bergerak 
cepat dan melakukan adaptasi dengan menerapkan perkuliahan 
daring menggunakan platform Microsoft Teams bagi dosen dan 
mahasiswa. Selain untuk kegiatan belajar dan mengajar daring, 
platform ini juga menjadi wadah koordinasi dan rapat di tingkat 
program studi, fakultas, dan universitas. 
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2. Start-up digital sebagai mata kuliah wajib universitas

UNIPA Indonesia akan menerapkan mata kuliah Start-
up Digital pada awal tahun 2022. Mata kuliah ini disesuaikan 
dengan kebutuhan masing-masing Program Studi, seperti Start-
up Entrepreneurship untuk Prodi Ilmu Komunikasi atau Start-up 
Medical untuk Prodi Ilmu Kesehatan.

3. Metode pembelajaran blended learning

UNIPA Indonesia melaksanakan metode blended learning 
sebagai strategi untuk mengefektifkan aktivitas transformasi ilmu 
pengetahuan. Oleh karena itu, kegiatan pembelajaran daring tetap 
dilakukan dan pembelajaran luring pun tidak dilupakan. Bagaimana 
pun, dalam studi Ilmu Komunikasi, interaksi yang baik dan dapat 
dipahami secara jelas adalah komunikasi langsung. Sehingga, UNIPA 
Indonesia menerapkan pola shift per fakultas untuk menunjang 
aktivitas pembelajaran.

Kreasi dan Inovasi
Era ketidakpastian tentu tidak akan menghambat ide-

ide kreatif dan inovatif kita dalam berkarya. Dalam pemberitaan 
nasional, kita mungkin sudah menyaksikan penemuan atau inovasi 
seperti GeNOSE kreasi Universitas Gadjah Mada. Produk ini 
merupakan alat pendeteksi Covid-19 dengan akurasi ketepatan 90%. 
Hal tersebut telah mendapat pengakuan dari Menristek Bambang 
Brodjonegoro (CNN Indonesia, 11/12/2020). Terbaru, seorang dosen 
Teknik Elektro Universitas Kristen Petra membuat alat penjepit 
pengeras suara pada masker yang dinamai CLIPPO. Alat ini dibuat 
untuk menjawab tantangan komunikasi atau percakapan yang 
kurang jelas ketika menggunakan masker (Times Indonesia, 3 
Agustus 2021). 

Di ranah lokal, UNIPA Indonesia pun turut berinovasi dan 
berkreasi seturut tridharma perguruan tinggi. Apa saja kreasi dan 
inovasi yang dilakukan UNIPA Indonesia di era ketidakpastian ini?

a. Buku Membedah Pandemi Covid-19: Dari Multi Perspektif 
Bidang Ilmu, dari hasil Webinar yang diprakarsai Tim Peduli 
Covid-19 UNIPA Indonesia.
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b. Kuliah Kerja Nyata – Mahasiswa Mandiri UNIPA Indonesia 
tahun 2021 di wilayah Kotabaru, Wewaria dan Maurole, untuk 
meningkatkan peran mahasiswa sebagai agen perubahan dalam 
masyarakat, yang menghasilkan produk-produk seperti, abon 
ikan, virgin coconut oil (VCO), tepung beras, banana chips, dan 
garam.

c. UNIPA Indonesia melalui Pusat Studi ASEAN bekerjasama 
dengan Kemenpol hukam mengadakan Webinar bertajuk 
“Masyarakat ASEAN dan Tantangan Politik – Keamanan di 
Kawasan: Perspektif NTT sebagai Wilayah Perbatasan pada 1 
September 2020.

Penutup
Walaupun banyak tenaga pendidik, peserta didik maupun 

masyarakat yang belum siap menghadapi era revolusi industri 4.0, 
pembelajaran daring di tengah pandemi covid-19 ini seakan-akan 
memaksa semua manusia harus siap terhadap perkembangan 
teknologi saat ini. Jika dilihat dalam perspektif sosiologi, kebijakan 
ini merupakan langkah yang tepat dilakukan dalam kondisi seperti 
ini. Seperti ada percepatan agar masyarakat lebih cepat maju, 
dengan teknologi internet sekarang, misalnya dengan belanja 
dengan system online, lebih disukai masyarakat dan mengurangi 
waktu dan biaya transfort, apalagi masa covid-19. Karena lebih aman 
dan sehat. Kita harapkan semoga pandemi covid-19 lekas berakhir, 
semua warga bangsa senantiasa sehat dan proses kehidupan dapat 
berjalan normal kembali dengan menciptakan manusia manusia 
baru yang memiliki pola pikir positif yang sarat solidaritas sosial,

Sebagai seorang pendidik harus terus bertanggung jawab 
untuk mengembangkan Tridarma Perguruan Tinggi agar tercapai 
targetnya untuk menyampaikan tuganya. Perkuliahan harus selesai 
dilaksanakan sesuai waktu yang sudah ditentukan, Dengan berbagai 
cara bisa dilakukan menyampaikan materi secara online, dan 
pertanyaan dan kuis yang diberikan dan dibicarakan dalam forum 
diskusi. Begitu juga dengan Penelitian yang akan dilakukan untuk 
mencari solusi masalah yang dihadapi oleh masyarakat seperti masa 
pandemi covid-19 agar masyarakat merasakan hasil dari penelitian 
yang dilakukan oleh pihak akademisi sampai benar-benar bisa 
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dirasakan masyarakat manfaat dari solusi yang disampaikan oleh 
pihak akademisi. Pengabdian Kepada Masyarakat juga seharusnya 
bisa dilaksanakan walaupun masa Pembatasan Sosial Berskala Besar 
ini, dengan menerapkan Social Distancing dan Physikal Distancing 
mungkin tidak maksimal yang dicapai tapi minimal sudah ikut 
serta mengurangi beban masyarakat agar mereka bangun dari 
keterpurukan ini, Hal inilah yang terus digali lebih dalam oleh 
pihak akademisi, tentunya terus difasilitasi oleh pihak kampus, 
atau membantu pemerintah untuk menyalurkan bantuan social 
atau ikut serta membantu pemerintah untuk memonitor apakah 
bansos tersebut sampai kepada pihak yang patut menerima bantuan 
tersebut dengan mendata ulang

Patut disadari bersama bahwa sebagai manusia, kita 
merupakan subjek dalam kehidupan, bukan alat-alat canggih di 
atas. Hal yang patut kita lakukan saat ini adalah:

a. Bukalah diri terhadap pelajaran dan berbagai pengalaman baru.
b. Tidak ada solusi yang sama bagi setiap keadaan, jangan terjebak 

pada pilihan tunggal.
c. Perlu bounce forward, artinya harus mampu lebih jauh melangkah 

ke depan, tentunya dengan komunikasi yang baik, menciptakan 
chemistry untuk berkolaborasi menuju masa depan.

Referensi
Hadad, Toriq. 2009. “Hegemoni Media Massa : Bala atau Berkah?” 

(ms.) dalam Seminar Nasional bertajuk “Media Massa di Era 
Cyberspace”, Yogayakarta.

Kementerian Kesehatan. (n.d.). FAQ Seputar Pelaksanaan Vaksinasi 
Covid-19?. <https://kesmas.kemkes.go.id/assets/uploads/
contents/others/FAQ_VAKSINASI_COVID__call_center.pdf>

Martawardaya, Berly. (2021) Cegah Tragedi Kemanusiaan, Respon 
Serius Darurat Covid-19 [slide presentasi pada Diskusi Kader 
Bangsa, 19 Juli 2021]

Maryani, Eni. 2012. Seminar Metode Penelitian Kualitatif : 
“Perspektif Ilmu Komunikasi”.  pp., Program Doktor Ilmu 



169

Covid-19: Bonum atau Malum?Diskursus Sosial Humaniora
BUNGA RAMPAI

Komunikasi, Fikom, Universitas Padjajaran Bandung, Tahun 
Akademik 2012/2013.

Rachman, Eileen. 2019. Dari Start-up Menuju Unicorn: Kiat Sukses 
Berkarier di Era Digital. Jakarta: Kompas Gramedia.

Salsabila, et.al. (2020). “Peran Teknologi  Dalam Pembelajaran di 
Masa Pandemi Covid-19” dalam Jurnal Penelitian dan Kajian 
Sosial Keagamaan. Volume: 17. Nomor: 2. 2020: 188-198.

Siahaan, Matdio. (2020). “Dampak Pandemi Covid-19 Terhadap 
Dunia Pendidikan” dalam Jurnal Kajian Ilmiah Edisi Khusus, 
No. 1, 2020.

Tanjong, Enoh. 2009. “Media Fight Against Corruption in 
Cameroon: Public Assesment” dalam International Journal of 
Communication. Volume: 19. Issue: 2 Publication date: July-
December 2009. Bahri Publications.



170

Covid-19: Bonum atau Malum?Diskursus Sosial Humaniora
BUNGA RAMPAI

Tantangan Pembelajaran Teknologi 
Pendidikan : Pembelajaran STEM Sebagai 

Alternatif Model

Stephanus Turibius Rahmat, S.Fil.,M.Pd1

Prof. Dr. Basuki Wibawa, M.Pd.2 
Kandidat Doktor bidang Teknologi Pembelajaran 

di Universitas Negeri Jakarta1

Dosen dan guru besar di Universitas Negeri Jakarta2



171

Covid-19: Bonum atau Malum?Diskursus Sosial Humaniora
BUNGA RAMPAI

Pendahuluan
Salah satu tantangan pendidikan dewasa ini adalah 

membangun keterampilan abad ke-21 dalam diri peserta didik. 
Keterampilan abad ke-21 menekankan pada keterampilan 
berkomunikasi dan kolaborasi yang efektif, literasi teknologi 
informasi dan komunikasi, kreativitas, pemikiran kritis dan 
sistematik, pemecahan masalah, dan kompetensi sosial dan budaya 
(van Laar et al., 2020;Khan et al., 2014;Valtonen et al., 2021). Itu berarti, 
peserta didik saat ini diharapkan memiliki berbagai keterampilan 
ini untuk sukses dalam kehidupan kerja (karier) di masa yang akan 
dating (Lavi et al., 2021). Keterampilan-keterampilan tersebut sebagai 
identitas atau karakteristik masyarakat di era global saat ini, yaitu 
masyarakat berpengetahuan (knowledge-based scoiety) (Balducci & 
Fedeli, 2010;Nawaz & Koç, 2019). Sebab, pengetahuan sebagai jendela 
dunia yang membuka horizon berpikir setiap orang. Teknologi 
informasi dan komunikasi (TIK) memiliki potensi yang sangat besar 
sebagai sarana atau alat bantu untuk membangun keterampilan 
tersebut dalam proses pembelajaran. Oleh karena itu, guru sebagai 
salah satu komponen yang penting dalam pendidikan diharapkan 
mampu memahami konsep belajar dan pembelajaran abad ke-21 
serta prinsip pokok pembelajaran abad ke-21.

Pembelajaran teknologi pendidikan berada di pusaran 
tantangan yang sama yakni menghasilkan peserta didik yang 
memiliki keterampilan abad ke-21. Teknologi pendidikan yang 
dimaknai sebagai studi dan praktik etis dalam memfasilitasi belajar 
dan meningkatkan kinerja melalui penciptaan, penggunaan, dan 
pengelolaan proses dan sumber daya teknologi secara tepat guna 
(Alan Januszewski; Michael Molenda, 2008) bertanggung jawab 
untuk membentuk masyarakat yang berpengetahuan. Dalam 
konteks inilah, maka teknologi pendidikan hadir di tengah tantangan 
dunia pendidikan saat ini yang mensyaratkan bahwa pendidikan 
harus mempersiapkan peserta didik untuk menjadi warga negara 
di dunia teknologi tinggi abad ke-21. Pendidikan abad ke-21 sangat 
menekankan pentingnya penalaran, pemikiran disiplin dan kerja 
tim. Artinya, peserta didik dilatih untuk menyelesaikan masalah 
kompleks dengan cara-cara inovatif dan berpikir jernih tentang 
sejumlah besar pengetahuan. Teknologi yang digunakan dapat 
membantu mengembangkan model pengajaran alternatif termasuk 
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interface komputer yang kaya, lingkungan yang cerdas, teman 
belajar, agen yang dapat diajarkan, dan alat yang dapat mendeteksi 
dan merespons emosi peserta didik.

Tantangan seperti ini perlu direspon dengan menerapkan 
metode pembelajaran alternatif. Pembelajaran STEM sebagai salah 
metode alternatif di tengah tantangan pembelajaran teknologi 
pendidikan. STEM merupakan akronim yang mewakili perspektif 
pendidikan multidisiplin dengan menggabungkan disiplin ilmu 
Science, Technology, Engineering, and Mathematics(Chesky & 
Wolfmeyer, 2015). Keunikan dari pembelajaran berbasis STEM 
adalah matematika dan sains tidak lagi cukup untuk akuisisi 
pengetahuan seorang warga negara modern, tetapi harus terjalin 
dengan teknologi dan teknik. STEM sebagai metode pembelajaran 
berbasis teknologi dikolaborasikan dengan sains, matematika, dan 
rekayasa. Pembelajaran berbasis STEM menjadi penting karena 
mampu menjawab tantangan pendidikan saat ini dan masa depan 
(Chesky & Wolfmeyer, 2015).

Metode pembelajaran STEM dapat membantu peserta 
didik untuk memiliki kemampuan kolaboratif ketika peserta didik 
terpapar budaya yang beragam. Proses pembelajaran STEM dapat 
merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi, dan merevisi sistem 
pembelajaran. Selain itu, pembelajaran STEM dapat meningkatkan 
keterampilan komunikasi dan kemampuan kreatif serta perubahan 
transformasional bagi peserta didik melalui project based learning 
(Allan & Campbell, 2019). Oleh karena itu, proses pembelajaran 
eksploratif dan sosial yang dilakukan perlu mempertimbangkan 
media atau alat yang relevan dengan minat atau kebutuhan peserta 
didik.

Metode Penulisan
Penulis menggunakan metode Systematic Literature 

Review (SLR) untuk mengidentifikasi,  mengkaji, mengevaluasi, 
dan menafsirkan semua penelitian yang sesuai dengan bidang 
topik penelitian dengan pertanyaan penelitian tertentu yang 
relevan (Wahono, 2007;Kitchenham et al., 2009;Triandini et al., 
2019).  Penulis menggunakan metode SLR untuk mereview dan 
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mengidentifikasi hasil penelitian yang relevan tentang pembelajaran 
STEM dan keterampilan abad ke-21 secara sistematis yang pada 
setiap prosesnya mengikuti langkah-langkah yang telah ditetapkan. 
Langkah-langkah dalam metode SLR dilaksanakan dalam tiga (3) 
tahap utama (Wahono, 2007;Kitchenham et al., 2009) seperti pada 
gambar berikut ini :

Gambar. 1. 
Tahapan SLR

Berdasarkan langkah-langkah ini, penulis merumuskan 
masalah penelitian, mengidentifikasi topik-topik yang relevan, 
menilai kualitas kajian, meringkas bukti-bukti, dan menginterpretasi 
semua temuan yang sesuai dengan tujuan penelitian ini yakni 
mendeskripsikan konsep tentang keterampilan abad ke-21 dan 
pembelajaran STEM sebagai salah satu model alternatif.

Keterampilan Abad XXI dan Pembelajaran STEM
a. Literatur Review

Keterampilan yang dibutuhkan untuk pendidikan dan 
dunia kerja pada era masyarakat kontemporer adalah keterampilan 
abad ke-21. Oleh karena itu, proses pendidikan saat ini harus 
berorientasi pada upaya menstimulasi peserta didik supaya memiliki 
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keterampilan abad ke-21. Dalam arti, bahwa peserta didik harus 
memiliki kemampuan literasi informasi dan komunikasi, berpikir 
kritis, kreatif, dan keterampilan untuk memecahkan  masalah (van 
Laar et al., 2020). Dengan memiliki kemampuan seperti ini, peserta 
didik terkategori memiliki kemampuan berpikir tingkat tinggi 
(HOTS) (Kwangmuang et al., 2021). 

Trilling dan Fadel dalam buku 21st Century Skills (Triling 
& Fadel, 2009;DESIGN: Observational cohort with longitudinal 
follow-up., SETTING: Twenty-four U.S. hospitals participating in 
the Translational Research Investigating Underlying disparities in 
recovery from acute Myocardial infarction: Patients’ Health status 
Registry., PARTICIPANTS: Older adults (>=65Sakuliampaiboon et 
al., 2015;Ongardwanich et al., 2015)mengklasifikasi keterampilan 
abad ke-21 dalam tiga kategori kompetensi, yaitu (1) Keterampilan 
belajar dan inovasi yaitu berpikir kritis dan memecahkan masalah, 
komunikasi dan kolaborasi, kreativitas dan inovasi; (2) Keterampilan 
menggunakan teknologi dan media informasi yaitu literasi informasi, 
literasi media dan literasi teknologi informasi dan komunikasi 
(ICT); (3) Keterampilan hidup dan berkarir yaitu fleksibilitas dan 
adaptasi, inisiatif dan pengarahan diri sendiri, interaksi sosial dan 
lintas-budaya, produktivitas dan akuntabilitas, kepemimpinan dan 
tanggung jawab.

Ketiga kategori keterampilan abad ke-21 yang disebutkan ini  
dideskripsikan sebagai berikut: Pertama. Keterampilan belajar dan 
berinovasi, terdiri dari (a) Cara berpikir yaitu beberapa kemampuan 
berpikir yang harus dikuasai peserta didik untuk menghadapi 
dunia abad 21. Kemampuan berpikir tersebut yakni berpikir kreatif, 
berpikir kritis, pemecahan masalah, dan pengambilan keputusan, 
(b) Cara bekerja yaitu kemampuan bekerja dalam dunia yang global 
dan dunia digital. Kemampuan yang harus dikuasai peserta didik 
adalah kemampuan berkolaborasi dan berkomunikasi. Generasi 
abad ke-21 harus mampu berkomunikasi dengan baik, dengan 
menggunakan berbagai metode dan strategi komunikasi. Selain itu, 
peserta didik harus mampu berkolaborasi dan bekerja sama dengan 
individu maupun komunitas dan jaringan. Jaringan komunikasi dan 
kerjasama ini memanfaatkan berbagai cara, metode dan strategi 
berbasis ICT. Seseorang harus mampu bekerja secara bersama 
dengan kemampuan yang berbeda-beda; Kedua. Keterampilan 
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menggunakan teknologi dan media informasi. Peserta didik harus 
menguasai informasi, media, dan teknologi sebagai alat untuk 
bekerja. Artinya, seseorang harus memiliki dan menguasai cara 
kerja dengan menggunakan alat (tools) untuk bekerja. Penguasaan 
terhadap information and communications technology (ICT) dan 
information literacy merupakan suatu keharusan. Seseorang 
akan sulit mengembangkan pekerjaannya tanpa ICT dan sumber 
informasi yang berbasis segala sumber; Ketiga. Keterampilan hidup 
dan berkarir yaitu kemampuan untuk menjalani kehidupan di 
abad ke-21. Dalam hal ini, warga negara yang baik harus memiliki 
kehidupan dan karir yang mapan, bertanggung jawab secara pribadi 
dan sosial

Kemampuan-kemampuan ini hanya dapat dilatih jika peserta 
didik mempunyai kemampuan berkolaborasi melalui pembelajaran 
berbasis proyek. Pembelajaran STEM merupakan salah satu model 
pendekatan yang berbasis proyek (Malele & Ramaboka, 2020). 
Pembelajaran STEM sebagai salah satu bentuk modernisasi dalam 
bidang pendidikan. Pendekatan ini mengintegrasikan beberapa 
disiplin ilmu supaya peserta didik mampu berpikir lateral dan kreatif 
(Malele & Ramaboka, 2020). STEM (Science, Technology, Engineering, 
and Mathematics) dapat dimaknai sebagai suatu bentuk pendekatan 
pembelajaran untuk meningkatkan minat dan pemahaman peserta 
didik dalam teknologi ilmiah (Thuneberg et al., 2018;aiming to 
advance STEAM education. Pupils built original, personal, and 
individual geometrical structures by using plastic pipes in allowing 
high levels of creativity as well as of autonomy. Tutors supervised 
the construction process and intervened only on demand. A pre-/
post-test design monitored the cognitive knowledge and the 
variables of relative autonomy, visual reasoning, formal operations 
as well as creativity. Our informal intervention produced newly 
acquired cognitive knowledge which as a process was shown of being 
supported by a broad basis of (softPerignat & Katz-Buonincontro, 
2019). Selain itu, model pendekatan ini dapat menumbuhkan literasi 
berdasarkan teknologi ilmiah dan kemampuan untuk memecahkan 
masalah di dunia nyata. Hal ini telah menjadi salah satu prinsip 
penting untuk suatu keberhasilan reformasi dan transformasi dalam 
bidang pendidikan saat ini. 
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Berdasarkan kajian literatur ini, maka ada dua (2) pertanyaan 
penelitian dalam penelitian ini yakni (a) apa tantangan pembelajaran 
teknologi pendidikan; (b) apakah pembelajaran STEM dapat 
membentuk keterampilan abad ke-21 dalam diri didik? Penelitian 
ini bertujuan untuk mendeskripsikan tantangan pembelajaran 
teknologi pendidikan dan pembelajaran STEM sebagai alternatif 
model pembelajaran. 

b. Tantangan Pembelajaran Teknologi Pendidikan

Salah satu tantangan pembelajaran teknologi pendidikan 
adalah mempersiapkan dan menghasilkan peserta didik yang 
memiliki keterampilan abad ke-21. Peserta didik dilatih untuk 
memiliki kemampuan berpikir tinggi, lengkap, holistik dan 
komprehensif, integratif, mampu mandiri, dan berpikir kritis. 
Kemampuan-kemampuan seperti ini bisa diperoleh jika kurikulum, 
proses pembelajaran, dan asesmen didesain dengan mengintegrasikan 
sejumlah disiplin ilmu. Di sinilah, teknologi pendidikan berperan 
untuk mendesain kurikulum, proses pembelajaran, serta asesmen 
atau penilaian proses pembelajaran yang mampu mempersiapkan 
peserta untuk memiliki keterampilan abad ke-21.

Ketiga komponen ini menjadi tantangan pembelajaran 
teknologi pendidikan, tetapi sekaligus menjadi dasar dalam 
melaksanakan pembelajaran dalam setiap jenjang pendidikan. 

Pertama. Kurikulum. Kurikulum merupakan seperangkat 
rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran 
serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan 
kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu 
(Kemendikbud Republik Indonesia, 2003). Dengan demikian, 
kurikulum sebagai pedoman pelaksanaan pembelajaran di sekolah 
(Kemendikbud Republik Indonesia, 2003). Arti atau makna kurikulum 
telah diperluas dan mencakup semua proses pembelajaran yakni 
rencana pembelajaran, materi dan pengalaman belajar peserta didik 
(Wiranto & Slameto, 2021). Kurikulum pendidikan yang didesain 
harus mendorong setiap satuan pendidikan (sekolah) untuk 
menyiapkan peserta didik agar mempunyai pemikiran antisipatif, 
kritis, analitis, kreatif dalam memecahkan masalah, berinovasi, 
dan memiliki karakter yang bisa beradaptasi dengan hal-hal baru 
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yang tidak terduga. Hal-hal seperti ini perlu dibentuk supaya dapat 
membekali peserta didik agar bisa hidup di zaman yang tuntutannya 
sangat kompleks dan membutuhkan keterampilan atau kompetensi 
yang memadai.

Kedua. Pembelajaran. Pembelajaran merupakan proses 
interaksi peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar pada 
suatu lingkungan belajar(Kemendikbud Republik Indonesia, 2003). 
Proses pembelajaran sangat menentukan hasil atau output. Oleh 
karena itu, proses pembelajaran harus didesain sesuai dengan 
tuntutan pembelajaran yang sebenarnya. Pendidik sebagai media 
utama dalam proses pembelajaran dapat menggunakan media yang 
lain sebagai salah satu strategi atau alat bantu pembelajaran. Dengan 
demikian, proses pembelajaran menjadi lebih efektif dan efisien. 
Artinya, pendidik harus kreatif dan inovatif dalam menggunakan 
media dan model pembelajaran (pendekatan, strategi, metode, 
taktik dan teknik) pembelajaran. Di sini, perlu ada suatu perubahan 
paradigma proses pembelajaran dari teacher centered oriented 
(berpusat pada guru) menjadi student centered oriented (berpusat pada 
peserta didik). Kurikulum tahun 2013 sebagai salah satu upaya yang 
ditempuh pemerintah untuk mengatasi tantangan itu. Kurikulum 
2013 membantu peserta didik supaya lebih banyak belajar sendiri 
secara aktif dibanding terus-menerus diajar oleh pendidik. Dalam 
hal ini, peserta didik dilatih supaya mempunyai pemikiran yang 
analitis, antisipatif tentang problem yang belum pernah dihadapi, 
dan memiliki pemikiran tingkat tinggi (higher order thinking 
skills/HOTS). Peserta didik mempunyai kemampuan analisis, 
sintesis, evaluasi, mengembangkan keterampilan, memperkirakan, 
generalisasi, dan menciptakan pemikiran, membuat keputusan, 
mengatur tujuan, pemikiran kritis dan sistemik (Kwangmuang 
et al., 2021). Selain itu, peserta didik didorong untuk bisa belajar 
sendiri, mempunyai rasa keingintahuan yang tinggi (curiosity), 
berpikir kreatif dan kritis, mampu memecahkan persoalan, dan 
terus melakukan inovasi. Oleh karena itu, proses pembelajan yang 
dilaksanakan harus memfasilitasi peserta didik supaya mempunyai 
keterampilan memecahkan masalah, berpikir kritis, komunikatif, 
dan keterampilan kolaborasi. Dengan itu, peserta didik dapat 
mengamati mekanisme yang mendasari proses sosial dan melihat 
konsekuensi dari upaya bersama pada target yang ditetapkan untuk 
pembelajaran(Valtonen et al., 2021).
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Ketiga. Asesmen atau Penilaian. Saat ini, pemerintah terus 
berusaha memperbaiki bentuk asesmen atau penilaian terhadap 
peserta didik. Sebab, asesmen diperlukan untuk mengetahui 
keberhasilan suatu sistem pembelajaran pada setiap jenjang 
pendidikan. Guru melakukan penilaian pembelajaran dengan 
menggunakan bukti penilaian sebagai bentuk laporan atas proses 
pembelajaran yang telah berlangsung (Zhang, 2020). Asesmen 
yang baik adalah yang benar-benar bisa menunjukkan kemajuan 
dan perkembangan seorang peserta didik dengan jujur, tanpa 
harus direkayasa. Asesmen harus menilai diri peserta didik apa 
adanya untuk mengetahui kemajuan hasil pembelajarannya. 
Selain itu, asesmen membantu peserta didik untuk memperbaiki 
diri sehingga proses belajar selanjutnya menjadi lebih baik. Oleh 
karena itu, asesmen yang diberikan harus berbasis pada apa yang 
dikerjakan peserta didik atau berbasis project based learning atau 
berbasis penugasan yang dikerjakan peserta didik. Asesmen 
seperti ini bersifat autentik karena menilai apa yang dikerjakan 
(kinerja) peserta didik baik secara individu maupun kelompok 
atau tim(Bakhru & Mehta, 2020)objective, corrective, providing 
inbuilt mentoring, sufficiently fast so that the corrective feedback is 
available to the students without much delay, while simultaneously 
improvising the innovativeness and creativity of the students. The 
process at the same time, should not be too taxing in terms of 
time, effort and fatigue level of the faculties. From a very long time, 
internal tests have been the primary assessment tool for continuous 
assessment. These examinations are usually quite frequent in nature, 
discourage the students to undertake deeper studies, cause a great 
discontinuity in the teaching-learning process, do not provide the 
real-time corrective mechanism and are too taxing to the faculties, 
making the joyful teaching-learning activity greatly monotonous 
and tiresome. We have attempted and successfully developed a 
Continuous Assignments and Project Activity Based Learning and 
Examination (CAPABLE. Ketiga komponen ini harus didesain, 
dilaksanakan, dikontrol serta dikendalikan dengan baik supaya 
pembelajaran yang dilaksanakan dapat membentuk peserta didik 
yang memiliki keterampilan abad ke-21. 

Berdasarkan sejumlah kategori keterampilan yang 
disebutkan ini, maka sekurang-kurangnya proses pembelajaran 
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pada setiap jenjang pendidikan dapat membantu peserta didik 
untuk memiliki empat keterampilan yang dikenal dengan 4C(van 
Laar et al., 2020), yaitu: Pertama. Critical thinking dan Complex 
Problem Solving. Proses pembelajaran yang dilakukan di sekolah 
harus memfasilitasi peserta didik untuk berpikir kritis dengan 
menyajikan isu-isu penting secara intelektual dan up to date, 
tentang permasalahan-permasalahan yang terjadi dalam kehidupan 
sehari-hari berkaitan dengan materi yang sedang dipelajari. 
Peserta didik akan termotivasi untuk mengasah kemampuan 
berpikir dalam menyelesaikan setiap permasalahan yang muncul. 
Itu berarti, peserta didik dapat mengkonstruk pengetahuannya 
sendiri. Dengan demikian, proses pembelajaran akan menjadi 
sarana bagi peserta didik untuk memahami kemampuan dirinya 
sendiri. Kedua. Creativity dan Innovation. Proses pembelajaran 
yang terjadi harus mampu mendorong peserta didik untuk berpikir 
kreatif dan inovatif. Dengan itu, peserta didik akan menggunakan 
seluruh kemampuannya tanpa merasa dibatasi oleh pendidik 
untuk berkreasi dan berinovasi sesuai dengan minat, bakat dan 
kemampuannya. Pendidik berperan sebagai diseminator, motivator, 
dan fasilitator dalam proses pembelajaran. Peserta didik diberikan 
kesempatan seluas-luasnya untuk menemukan ide atau konsep 
kreatif dan inovatif dalam pembelajaran. Ketiga. Collaboration. Proses 
pembelajaran yang dirancang oleh pendidik harus memberi ruang 
dan kesempatan bagi peserta didik untuk belajar dalam kelompok 
(team work). Pembelajaran seperti ini akan melatih terbangun 
karakter peserta didik untuk menghargai perbedaan cara berpikir, 
menimbulkan rasa sosial dan solidaritas yang kuat di antara sesama 
anggota kelompok. Keempat. Communication. Proses pembelajaran 
yang terjadi harus memungkinkan terjadinya komunikasi multi 
arah. Komunikasi timbal balik antara pendidik dengan peserta 
didik, peserta didik dengan guru, serta komunikasi dengan sumber 
belajar. Peserta didik diberi kesempatan untuk mengemukakan 
pendapatnya dan mendengarkan pendapat orang lain. Peserta didik 
mampu menerima pendapat orang lain, dan berani berargumentasi 
secara santun untuk mengeluarkan pendapatnya. Dengan demikian, 
peserta didik akan terbiasa untuk membangun pengetahuannya 
sendiri.
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Kategorisasi keterampilan yang disebutkan di atas menjadi 
dasar bagi pendidik untuk mengatur dan mendesain pembelajaran 
agar peserta didik memiliki keterampilan abad ke-21. Di sinilah, 
peran pendidikan dalam setiap jenjangnya sangat menentukan 
peserta didik untuk memiliki keterampilan ini. Peran utama 
pendidikan adalah mempersiapkan generasi masa depan dalam 
menghadapi tantangan zaman. Oleh karena itu, pendidikan 
menjadi kunci untuk kelangsungan hidup di abad ke-21 (Triling 
& Fadel, 2009)DESIGN: Observational cohort with longitudinal 
follow-up., SETTING: Twenty-four U.S. hospitals participating in 
the Translational Research Investigating Underlying disparities in 
recovery from acute Myocardial infarction: Patients’ Health status 
Registry., PARTICIPANTS: Older adults (>=65. Keterampilan abad 
ke-21 umumnya digunakan sebagai acuan pada kompetensi tertentu 
seperti kolaborasi, kemahiran teknologi, pemikiran kritis, dan 
pemecahan masalah. Setiap sekolah atau lembaga pendidikan harus 
membantu peserta didik supaya memiliki kompetensi-kompetensi 
seperti ini dalam menghadapi akselerasi perkembangan ilmu 
pengetahuan dan teknologi (IPTEKS) saat ini.

Proses pembelajaran yang dilaksanakan harus memfasilitasi 
peserta didik supaya memiliki keterampilan abad ke-21. Oleh karena 
itu, proses pembelajaran yang dilaksanakan harus memposisikan 
peserta didik sebagai pusat belajar (student centered oriented). 
Dengan itu, harapan dan tujuan keterampilan belajar abad ke-
21 bahwa peserta didik menjadi pribadi yang mampu berpikir 
kreatif,  berpikir kritis, bekerja sama, dan menjalin komunikasi 
yang baik antar sesama teman dan juga pendidik dapat terwujud. 
Dengan itu, peserta didik ketika terjun ke dunia kerja mempunyai 
karakter dan  keterampilan serta wawasan pengetahuan yang luas 
dan komprehensif.

c. Pembelajaran STEM Sebagai Alternatif Model

Tantangan pembelajaran teknologi pendidikan yaitu peserta 
didik harus memiliki keterampilan belajar abad ke-21 yang dijelaskan 
sebelumnya mengharuskan adanya alternatif model pembelajaran 
yang dapat mengurai persoalan tersebut. Pembelajaran STEM 
sebagai salah satu alternatif model untuk membantu peserta 
didik memiliki keterampilan tersebut. STEM merupakan sebuah 
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pendekatan pembelajaran interdisiplin yang memadukan antara 
pengetahuan (science), teknologi (technology), teknik (engineering), 
dan matematika (mathematics)(Chesky & Wolfmeyer, 2015;Ibáñez 
& Delgado-Kloos, 2018;Zubaidah, 2019)technology, engineering and 
mathematics, previously METS. Keempat disiplin ilmu tersebut 
menjadi salah satu pendekatan pendidikan yang secara komprehensif 
sebagai pola pemecahan masalah melalui pengalaman belajar abad 
ke-21. STEM merupakan salah satu pembelajaran kooperatif sebagai 
bagian dari pembelajaran konstruktivisme (Allan & Campbell, 2019). 
Peserta didik membangun pengetahuan dan pemahamannya sendiri 
melalui proyek. Proyek yang diberikan tersebut membantu peserta 
didik untuk memahami materi yang sedang dipelajari sebagai sebuah 
pengetahuan, memanfaatkan teknologi yang sedang berkembang 
untuk membantu menemukan konsep. Pendekatan STEM 
mengupayakan peserta didik untuk membangun pemahamannya 
sendiri dari proses pembelajaran dengan mengintegrasikan dan 
mengubungkan beberapa bidang ilmu dalam kehidupan nyata.

Dengan demikian, peserta didik mendapat kesempatan 
untuk belajar menerapkan ilmu pengetahuan, teknologi, konsep 
dan keterampilan teknik, seni, dan Matematika dalam memecahkan 
masalah dunia nyata. Dalam konteks inilah, pembelajaran dengan 
pendekatan STEM merupakan pembelajaran kontekstual (Brandy 
Stone, 2020). Peserta didik dibimbing untuk berpikir kritis, kreatif 
dengan menggunakan metode ilmiah untuk memahami fenomena-
fenomena yang dekat dengan dirinya. Peserta didik memiliki rasa 
ingin tahu yang lebih (curiosity), ingin belajar dan memahami apa 
yang sedang terjadi, penyebab-penyebabnya, dan dampak yang 
ditimbulkan serta berusaha untuk mengatasinya. Hal ini terjadi 
karena peserta didik dapat langsung mengaitkan, menghubungkan 
dan bahkan bisa mencari solusi pada permasalahan yang muncul. 
Pendekatan STEM menjadikan peserta didik terlibat aktif 
dalam pembelajaran yang terjadi dan mencari solusi dari setiap 
permasalahan yang muncul.

Pendekatan STEM mendorong peserta didik untuk belajar 
mengeksplorasi semua kemampuan yang dimilikinya dengan cara 
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masing-masing. STEM juga akan memunculkan karya yang berbeda 
dan tidak terduga dari setiap individu atau kelompoknya. Selain itu, 
kolaborasi, kerjasama, dan komunikasi akan muncul dalam proses 
pembelajaran karena pendekatan ini dilakukan secara berkelompok. 
Pengelompokan peserta didik dalam STEM menuntut tanggung 
jawab secara personal maupun interpersonal terhadap pembelajaran 
yang terjadi. Proses seperti ini akan membangun pemahaman 
peserta didik terhadap materi yang sedang dipelajari. Peserta 
didik secara aktif akan menciptakan strategi secara mandiri untuk 
proses belajarnya. Pendekatan STEM juga mengarahkan peserta 
didik untuk memiliki keterampilan yaitu keterampilan pemecahan 
masalah, keterampilan berpikir kritis, dan keterampilan kolaborasi.

Pendekatan STEM memiliki beberapa kelebihan dalam 
proses pelaksanaannya (Zubaidah, 2019)technology, engineering 
and mathematics, previously METS, yaitu (a) menunjukkan 
hasil yang positif dalam pengetahuan sains peserta didik; (b) 
mengajarkan peserta didik untuk berpikir supaya menyelesaikan 
masalah secara aktif, kreatif dan inovatif; melalui teknologi, peserta 
didik mampu mengkreasikan ide-idenya ke dalam teknologi terkini; 
(c) menjembatani konsep yang abstrak secara matematis ke dalam 
sains, teknologi, inkuiri dan seni; (d) terintegrasinya seni/art ke 
dalam STEM akan memupuk kreativitas peserta didik dalam 
menciptakan alat belajar yang menyenangkan; (e) peserta didik 
dapat mengaplikasikan hasil pembelajaran yang diperoleh ke dalam 
kehidupan sehari-hari. 

Sedangkan, manfaat pendekatan STEM adalah membantu 
peserta didik memahami cara bekerja dalam tim yang bekerja 
pada proyek-proyek kehidupan nyata, dengan memperhatikan hal-
hal sebagai berikut (Zubaidah, 2017;Zubaidah, 2019)technology, 
engineering and mathematics, previously METS, yaitu (a) peserta 
didik bisa menggunakan pengetahuan dan keterampilan dari 
seluruh mata pelajaran untuk mendukung pekerjaan proyek dengan 
mulai menemukan bagaimana konten digunakan dalam realitas 
kehidupan dan mengapa hal itu penting untuk diketahui, (b) 
peserta didorong untuk mengakui dan menghormati keterampilan 
serta kepentingannya sendiri dan orang lain. Peserta didik belajar 
untuk menyesuaikan diri dengan baik dalam tim berdasarkan peran 
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yang dilakukan dengan baik secara kolaboratif; (c) membangun 
kemampuan kognitif peserta didik melalui pembelajaran yang 
bermakna, memunculkan kreativitas dan dapat merangsang 
munculnya soft skill peserta didik seperti kerjasama dan kolaborasi 
dalam kelompok kerja dan mengkritisi fenomena sekitar.

Pembelajaran abad ke-21 bertujuan untuk mempersiapkan 
generasi abad ke-21 dengan tiga keterampilan utama dalam 
pembelajaran, yaitu : (1) keterampilan belajar dan berinovasi; 
(2) Informasi, media, dan teknologi; dan (3) Keterampilan hidup 
dan berkarir (Triling & Fadel, 2009)DESIGN: Observational 
cohort with longitudinal follow-up., SETTING: Twenty-four U.S. 
hospitals participating in the Translational Research Investigating 
Underlying disparities in recovery from acute Myocardial infarction: 
Patients’ Health status Registry., PARTICIPANTS: Older adults 
(>=65. Keterampilan berpikir yang harus dikuasai peserta didik 
dalam pendidikan pada abad ke-21 adalah berpikir kreatif, kritis, 
pemecahan masalah, dan pengambilan keputusan. Cara bekerja 
atau kemampuan untuk bekerja pada dunia global dan digital adalah 
peserta didik harus mampu berkomunikasi dan berkolaborasi, baik 
dengan individu maupun komunitas dan jaringan. Peserta didik 
juga harus dapat menguasai alat dan teknologi untuk bekerja. Oleh 
karena itu, peserta didik akan memperoleh keterampilan abad ke-
21 melalui pembelajaran STEM dengan tahapan pendekatan yang 
dijelaskan berikut ini. Tahapan pendekatan pembelajaran STEM 
yang terintegrasi di dalam pembelajaran berbasis proyek ini, 
diterapkan dengan mengacu pada tahapan pembelajaran berbasis 
proyek yang dikemukakan oleh Lucas (2007) dimana terdapat enam 
langkah pembelajaran (Juanengsih et al., 2017; Hadinugrahaningsih 
et al.,2017; Allan & Campbell, 2019). Tiap tahapan dalam pembelajaran 
berbasis proyek akan mendorong peserta didik untuk terus aktif dan 
berpikir untuk menyelesaikan proyek yang diberikan. Keenam (6) 
tahapan pembelajaran tersebut, yakni : 

Pertama. Memberi Pertanyaan Esensial. Pertanyaan esensial 
digunakan untuk memberikan gambaran tentang pengetahuan 
awal yang dimiliki peserta didik. Pertanyaan esensial ini digunakan 
sebagai bahan eksplorasi guru tentang pemahaman konsep yang 
akan ditanamkan dengan melakukan tanya jawab di depan kelas. 
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Kedua. Menyusun Rencana Proyek. Peserta didik melakukan 
perencanaan proyek dengan mencari berbagai informasi tentang 
bagaimana cara penyelesaian proyek yang diberikan, mendiskusikan 
secara berkelompok tentang rancangan tahapan penyelesaian proyek, 
mencari informasi mengenai penyelesaian dan kendala-kendala 
yang dihadapi dalam pelaksanaan proyek, waktu maksimal yang 
diperlukan dalam penyelesaian proyek dan desain proyek yang akan 
dikerjakan oleh peserta didik dengan mengintegrasikan komponen 
STEM. Dalam membuat rencana proyek yang akan dijalankan, 
peserta didik dapat menggunakan beberapa sumber belajar sebagai 
fasilitas dalam perencanaan proyek dan memudahkan peserta didik 
mencari informasi selama pelaksanaan aktivitas pembelajaran. 

Ketiga. Menyusun Jadwal. Dalam jadwal yang disusun untuk 
penyelesaian proyek, peserta didik harus diarahkan untuk membuat 
timeline jadwal agar mudah direncanakan. Peserta didik harus 
mampu menyelesaikan proyek dengan waktu yang telah disepakati. 
Peserta didik dapat mendiskusikan jadwal ini bersama kelompoknya. 
Timeline bertujuan untuk mengatur penjadwalan agar lebih mudah 
dan terarah sesuai dengan tahapan proyek yang telah disepakati.

Keempat. Memonitoring Peserta Didik dan Kemajuan Proyek. 
Selama peserta didik bekerjasama untuk menyelesaikan proyek, 
guru memonitor kemajuan proyek yang dilakukan peserta didik. 
Guru harus melihat kesesuaian waktu saat penyelesaian proyek. 
Monitoring aktivitas peserta didik selama proses pembelajaran dan 
perkembangan proyek dilakukan untuk mengetahui sejauh mana 
peserta didik dapat menyelesaikan proyek yang telah ditetapkan 
sesuai dengan timeline/estimasi waktu yang telah dibuat. Tahapan 
memonitoring peserta didik dan kemajuan proyek terdapat dalam 
pertemuan pertama sampai dengan terakhir selama pembelajaran 
berbasis proyek masih berlangsung. 

Kelima. Menguji dan Menilai Hasil. Tahapan ini dilakukan 
dengan cara guru menguji dan mengevaluasi produk yang dihasilkan 
oleh peserta didik. Guru menilai atau  menguji produk-produk 
yang telah diselesaikan atau dihasilkan peserta didik. Pengujian 
dapat dilakukan dengan cara kelompok lain yang menguji atau 
setiap kelompok mengujinya sendiri. Pengujian ini bertujuan untuk 
mengetahui tingkat keberhasilan proyek yang dijalankan oleh 
peserta didik dalam kelompok/tim.
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Keenam. Mengevaluasi Pengalaman. Tahap evaluasi 
pengalaman dilakukan oleh peserta didik dengan mengungkapkan 
perasaan dan pengalamannya selama menyelesaikan pembelajaran 
berbasis proyek. Guru dan peserta didik melakukan refleksi terhadap 
aktivitas pembelajaran dan hasil proyek yang telah dilaksanakan. 
Hal-hal yang direfleksikan adalah tentang kendala-kendala yang 
dialami dan solusi yang dapat dilakukan oleh peserta didik selama 
menyelesaikan proyek. Selain itu, guru juga dapat menanyakan 
keluh kesah, maupun suka duka serta perasaan peserta didik selama 
melakukan aktivitas pembelajaran.

 Dengan pola pendekatan seperti ini, peserta 
didik dilatih dan diarahkan untuk memiliki keterampilan 
yaitu keterampilan pemecahan masalah, keterampilan berpikir 
kritis, dan keterampilan kolaborasi (Gunawan & Asmar, 2019; 
Hadinugrahaningsih et al., 2017; Zubaidah, 2019)technology, 
engineering and mathematics, previously METS. Proses 
pembelajaran ini mampu membentuk keterampilan utama bagi 
peserta didik di abad ke-21, yaitu kolaborasi, kreatif, berpikir kritis, 
berpikir secara komputasional, pemahaman budaya, serta mandiri 
dalam belajar dan berkarier. Pembelajaran STEM sebagai salah satu 
langkah strategis untuk mempersiapkan peserta didik menghadapi 
dunia nyata dan siap menghadapi persaingan global. Sebab, science, 
technology, engineering, dan mathematics adalah mata pelajaran 
yang saling berkaitan dalam kehidupan nyata setiap hari. Keempat 
bidang itu saling terkait (terintegrasi) dan tidak bisa berdiri sendiri. 
Namun, selama ini keempatnya dipelajari terpisah-pisah. Dengan 
demikian, seolah-olah hanya bisa dipahami secara teoretis. Padahal 
keempatnya penting dikuasai secara integral dan komprehensif oleh 
peserta didik supaya dapat  memecahkan masalah dalam dunia 
kerja, masyarakat, dan dalam berbagai aspek kehidupan yang lain. 

Simpulan
Pembelajaran STEM merupakan salah satu inovasi model 

pembelajaran yang dapat membantu peserta didik supaya memiliki 
keterampilan abad ke-21 peserta didik. Oleh karena itu, guru 
sebagai salah satu komponen penting dalam proses pembelajaran 
diharapkan memiliki kompetensi untuk mengintegrasikan 
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pendekatan STEM. Penerapan pendekatan STEM berbasis proyek 
membuat dimensi pengetahuan pada pembelajaran menjadi lebih 
bervariasi. Implementasi pendekatan STEM dalam pembelajaran 
melalui project based learning membutuhkan waktu yang lebih 
panjang karena mengikuti tahapan-tahapan tertentu. Pendekatan 
STEM pada pembelajaran melalui pemberian proyek akan 
mendorong peserta didik untuk berpikir kritis, kreatif dan solutif 
terhadap permasalahan yang terjadi dalam diri dan sekitarnya. 
Peserta didik mampu menciptakan ide kreatif dan inovatif yang 
sesuai perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni. 
Peserta didik dapat menyampaikan pendapat dan berargumentasi 
untuk menjelaskan pendapat serta dapat menerima kritik maupun 
saran yang bersifat konstruktif.

Integrasi pendekatan STEM dalam pembelajaran akan 
memunculkan dan mengembangkan soft skills peserta didik. 
Oleh karena itu, penerapan STEM mengharuskan guru memiliki 
kreativitas untuk menstimulasi perkembangan soft skills peserta 
didik. Dengan demikian, peserta didik memiliki kemampuan-
kemampuan seperti (a) menghargai orang lain saat menyampaikan 
pendapat atau argumentasi; (b) kreatif dan inovatif dalam 
menghasilkan karya-karya yang original untuk mengembangkan 
kemampuannya; (c) menjadi pribadi yang bertanggung jawab 
terhadap diri dan sekitarnya; (d)menghargai waktu dan kesepakatan 
yang telah disetujui dengan mendisiplinkan diri secara mandiri;(e) 
memiliki semangat pantang menyerah dan terus berusaha sebagai 
wujud kerja keras; (f) bersemangat dalam mempelajari suatu hal 
untuk kemajuan dengan motivasi yang tinggi dan dapat bekerja 
sama dengan siapa saja dengan berkolaborasi.

Pendekatan STEM yang diintegrasikan pada materi 
pembelajaran perlu dieksplorasi lebih lanjut untuk pengembangan 
kompetensi peserta didik dalam pembelajaran dan pencapaian 
karier di masa yang akan datang. Dengan demikian, pembelajaran 
dengan pendekatan STEM dapat menjawab salah satu tantangan 
pembelajaran teknologi pendidikan yaitu mempersiapkan dan 
menghasilkan peserta didik yang memiliki keterampilan abad ke-21. 
Peserta didik yang memiliki kompetensi untuk berkomunikasi dan 
kolaborasi yang efektif, literasi teknologi informasi dan komunikasi, 
kreatif, berpikir kritis dan sistematik, memecahkan masalah, dan 
kompetensi sosial dan budaya.
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Pendahuluan
Sistem pendidikan nasional (Sisdiknas) di Indonesia 

merupakan subsistem dari sistem kehidupan nasional (Tilaar, 
2008: 200). Sejak kemerdekaan, sistem pendidikan nasional terus 
berkembang dengan perhatian besar pemerintah pada pengembangan 
kurikulum (Idi, 2009: 15). Pendidikan merupakan hal fundamental 
dalam totalitas manusia demi membantu mengembangkan potensi, 
baik spiritualitas, moralitas, sosialitas, rasa, maupun rasionalitas 
(Syafaruddin, 2008: 2). Pendidikan perlu terus diupayakan dan 
dievaluasi untuk dilihat hasil perkembangannya. 

UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas, bab XVI, pasal 57 
mengemukakan “Evaluasi dilakukan dalam rangka pengendalian 
mutu pendidikan secara nasional sebagai bentuk akuntabilitas 
penyelenggaraan pendidikan kepada pihak yang berkepentingan. 
Evaluasi dilakukan terhadap peserta didik, lembaga, dan program 
pendidikan pada jalur pendidikan formal, dan nonformal untuk 
jenjang, satuan dan jenis pendidikan (Yusuf, 2015: 22).

Evaluasi dapat ditinjau dari salah satu fungsi manajemen 
dan dalam kaitan dengan kurikulum evaluasi dapat dilihat, 
baik sebagai salah satu prosedur kurikulum maupun salah satu 
komponen kurikulum. Fungsi evaluasi dilihat sebagai kegiatan 
mengumpulkan, mengolah, dan menyajikan data untuk masukan 
dalam pengambilan keputusan mengenai program yang sedang 
dan/atau telah dilaksanakan (Sudjana, 2008: 9-10). Evaluasi atau 
penilaian kurikulum merupakan salah satu bagian dari evaluasi 
pendidikan, yang memusatkan perhatian kepada program-program 
pendidikan untuk anak didik (Sudjana, 1996: 127). Lebih lanjut, 
menurut Suryosubroto (2005: 143), salah satu tugas Tatalaksana 
Kurikulum yaitu menyelenggarakan evaluasi (penilaian) hasil 
belajar siswa dengan tujuan mendapatkan umpan balik bagi guru 
tentang sejauh mana tujuan instruksional telah tercapai sehingga 
guru dapat mengetahui apakah masih harus diperbaiki langkah 
yang ditempuhnya; dan bagi siswa hasil evaluasi akan menunjukkan 
kepada mereka keberhasilan maupun kekurangan yang perlu 
diperbaiki. 
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Pendidikan, ditinjau dari manajemen maupun kurikulum, 
membutuhkan evaluasi dalam proses mengetahui sejauh mana hasil 
yang telah dicapai. Selain evaluasi internal yang disebut juga evaluasi 
diri, yaitu evaluasi yang dilakukan warga sekolah untuk memantau 
proses pelaksanaan dan untuk mengevaluasi hasil program-program 
yang telah dilaksanakan (Rohiat, 2009: 65), diperlukan juga evaluasi 
yang dilakukan oleh pemerintah untuk melihat hasil secara lebih 
luas untuk seluruh satuan pendidikan. 

Evaluasi perlu dilakukan dengan menggunakan cara 
yang tepat sesuai dengan norma atau etika keilmiahan yang 
dapat dipertanggungjawabkan. Karena itu, evaluasi kurikulum 
membutuhkan cara tepat untuk melihat sejauh mana implementasi 
kurikulum dijalankan ditataran konkretnya. Itu berarti suatu 
evaluasi membutuhkan model yang dapat membantu evaluator 
menggali informasi-informasi yang akan menjadi data akurat untuk 
dianalisis atau dipertimbangkan dalam mengambil makna yang 
terkandung di dalamnya. 

Kurikulum 2013 dapat dievaluasi dengan menggunakan 
berbagai model evaluasi. Model evaluasi countenance Stake dapat 
menjadi pilihan yang cocok untuk melihat sejauh mana implementasi 
Kurikulum di lapangan. Selanjutnya, tulisan ini mengambil model 
countenance Stake sebagai tawaran dalam mengevaluasi kurikulum 
darurat di masa pandemi covid-19.  

Pada masa pandemi covid-19 ini telah diterapkan kurikulum 
darurat sebagai langkah cepat dalam membantu pendidik maupun 
peserta didik serta berbagai pihak dalam dunia pendidikan supaya 
memiliki pegangan bersama. Kurikulum darurat tersebut perlu 
dievaluasi guna melihat sejauh mana keterlaksanaannya dan sejauh 
mana dampaknya bagi masyarakat maupun dunia pendidikan itu 
sendiri. 

Tulisan ini bertujuan untuk mendeskripsikan, baik mengenai 
konsep evaluasi kurikulum, model-model evaluasi kurikulum 
maupun perlunya mengevaluasi pelaksanaan kurikulum di masa 
pandemi. 
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Kajian Pustaka
1. Konsep Evaluasi 

Setiap evaluasi selalu didahului dengan aktivitas 
pengumpulan data, baik secara kualitatif maupun kuantitatif 
(Mahmud, 2011: 231). Menurut McNeil (penerj. Subandijah, 1990: 221), 
kata evaluasi menyebabkan adanya sejumlah besar tanggapan; takut 
akan kekuasaan dan kontrol adalah salah satunya. Tidak heran jika 
hendak dievaluasi dalam suatu mata pelajaran, siswa merasa takut 
dan cemas; atau jika hendak dilakukan evaluasi kurikulum dan 
pembelajaran, guru merasa cemas dan kuatir. 

Ketakutan, kecemasan, kekuatiran tersebut dapat terjadi 
karena kesalahan dalam mempersepsi apa itu evaluasi. Memandang 
evaluasi sebagai ‘hakim’ yang siap mengadili, baik siswa, guru, 
maupun satuan pendidikan tentu menempatkan suasana hati yang 
mencemaskan. Pertanyaannya, apakah evaluasi adalah ‘hakim’ 
kejam yang menakutkan? Pertanyaan ini merupakan pengantar 
yang coba melihat apa sesungguhnya evaluasi tersebut. 

Ada begitu banyak ahli yang memberikan definisi mengenai 
evaluasi. Ada yang memandang evaluasi sebagai proses yang 
menentukan sampai sejauh mana tujuan pendidikan dapat dicapai. 
Pandangan ini dilatarbelakangi gagasannya mengenai pentingnya 
tujuan dalam suatu kurikulum. Pandangan tersebut belum ditambah 
dengan pentingnya evaluasi dalam kaitan dengan pengambilan 
keputusan untuk tindakan selanjutnya. Karena evaluasi tidak hanya 
melihat tujuan yang telah ditetapkan, melainkan juga melihat apa 
yang akan terjadi ke depan dan dengan demikian dapat saja tujuan 
mengalami perubahan bertolak dari hasil evaluasi.  

Pada hakikatnya, evaluasi dilihat sebagai  proses penentuan 
nilai sesuatu berdasarkan kriteria tertentu; di mana, dalam proses 
tersebut tercakup usaha mencari dan mengumpulkan data/
informasi, yang diperlukan sebagai dasar dalam menentukan nilai 
sesuatu yang menjadi objek evaluasi, seperti program, prosedur, usul, 
cara, pendekatan, model kerja, hasil program, dan lain-lain (Sudjana, 
1993: 127). Sejalan dengan definisi di atas, menurut Wand dan Brown 
(1957) (dalam Sanjaya, 2011: 181), evaluasi adalah “...refer to act process 
to determining the value of something”; evaluasi mengacu kepada 
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suatu proses untuk menentukan nilai dari sesuatu yang dievaluasi. 
Definisi yang memberikan tekanan pada kriteria diberikan pula 
oleh Purwanto (2011: 4) yang mendefinisikan evaluasi (penilaian) 
sebagai pengambilan keputusan berdasarkan hasil pengukuran dan 
kriteria yang ditetapkan. Sedangkan menurut Mehrens & Lehman 
(1978: 5 dalam Purwanto, 1994: 3), evaluasi adalah suatu proses 
merencanakan, memperoleh, dan menyediakan informasi yang 
sangat diperlukan untuk membuat alternatif-alternatif keputusan. 
Cross (1973: 5) (dalam  Sukardi, 2009: 1) mendefinisikan evaluation 
is a process which determines the extent to which objectives have been 
achieved; yang berarti evaluasi merupakan proses yang menentukan 
kondisi, di mana suatu tujuan telah dapat dicapai. Uno dan Koni (2012: 
3) mendefinisikan evaluasi sebagai proses pemberian makna atau 
ketetapan kualitas hasil pengukuran dengan cara membandingkan 
angka hasil pengukuran tersebut dengan kriteria tertentu.

Pemikiran McNeil penting untuk dicermati di mana 
evaluasi harus memberikan keterangan yang berguna untuk para 
pembuat keputusan, dan model evaluasi seharusnya dipilih dengan 
pertolongan yang diberikan oleh jenis keputusan yang dibuat 
(McNeil, penerj. Subandijah, 1990: 224). Pandangan tersebut terarah 
pula pada pentingnya memilih dan menentukan model evaluasi 
dalam mengevaluasi suatu kurikulum. 

Berbagai model evaluasi kurikulum diberikan Hamid Hasan 
(2014), sebagai berikut, model evaluasi kuantitatif terdiri dari 
model Black Box Tyler, model teoritik Taylor dan Maguire, model 
pendekatan sistem Alkin, model countenance Stake, model CIPP, 
model ekonomi mikro; sedangkan model evaluasi kualitatif terdiri 
dari model studi kasus, model illuminatif, dan model responsif. 

2. Model Evaluasi Kurikulum: Stake’s Countenance Model

Ada berbagai model evaluasi kurikulum, salah satunya, 
Stake’s Countenance Model. Menurut Hamid Hasan (2014: 206), 
model countenance adalah model pertama evaluasi kurikulum yang 
dikembangkan stake. Miller and Seller (1985: 313-314) mengemukakan 
bahwa Stake (196, p. 373) menyatakan tujuan model countenance 
adalah untuk menyediakan kerangka kerja bagi pengembangan 
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rencana evaluasi; dan perhatian utamanya adalah tujuan evaluasi 
dan keputusan selanjutnya tentang sifat data yang dikumpulkan. 
Ansyar menyatakan bahwa Stake melihat ada diskrepansi antara 
harapan evaluator dan harapan guru dan berdasarkan itu, model 
ini didesain untuk mengumpulkan semua data yang relevan dan 
diberikan kepada yang memerlukan data untuk dievaluasi (Ansyar, 
2015: 483). 

 Stake melihat bahwa keseluruhan kegiatan evaluasi harus 
dilakukan dan karena itu perlu diketahui bagimana evaluasi 
tersebut dilakukan (Hasan, 2014: 206). Model evaluasi formal yang 
menjadi dasar pemikiran Stake dalam kegiatan evaluasi sangat 
tergantung pada pemakaian daftar periksa, kunjungan terstruktur 
oleh rekan-rekan, perbandingan terkontrol, dan pengujian standar 
siswa (Hasan, 2014: 207). Sesungguhnya, Stake’scountenance model 
memberikan deskripsi dan pertimbangan sepenuhnya mengenai 
evaluan. 

Peran evaluator dalam mengembangkan tujuan kurikulum 
menjadi tujuan khusus yang terukur sangat diutamakan, 
sebagaimana berlaku dalam tradisi pengukuran behavioristik dan 
kuantitatif (Hasan, 2014: 208). Berikut ini dua Matriks dalam Model 
Countenance, sebagai berikut. 

a. Matriks Deskripsi

Kategori pertama dari matriks deskripsi adalah sesuatu yang 
direncanakan (intent) pengembangan kurikulum atau pengembang 
program. Kategori kedua dari matriks deskripsi, dinamakan 
observasi, berhubungan dengan apa yang sesungguhnya sebagai 
implementasi dari apa yang diinginkan pada kategori pertama 
(Hasan, 2014: 208-209). 

b. Matriks Pertimbangan

Dalam matriks pertimbangan terdapat dua kategori, yaitu 
kategori standar dan kategori pertimbangan. Standar adalah 
kriteria yang harus dipenuhi oleh suatu kurikulum atau program 
yang dijadikan evaluan. Dalam kategori pertimbangan, evaluator 
melakukan pertimbangan dari apa yang telah dilakukan dari 
kategori pertama dan kedua matriks deskripsi sampai ke kategori 
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pertama matriks pertimbangan. Baik kategori standar maupun 
pertimbangan terfokus pada antecedents, transaksi, dan outcomes 
(Hasan, 2014: 209-210). 

Dalam evaluasi model countenance Stake, terdapat 12 kotak 
dalam keseluruhan matriks,  ditambah kotak rational, di mana 
pengembang kurikulum/guru harus memiliki rasional untuk setiap 
intent (tujuan) yang dikembangkan. Bagaimana bentuk rasional 
tersebut? Rasional tersebut dapat berbentuk tertulis maupun tidak 
tertulis atau yang ada dalam benak pengembang/guru (Hasan, 2014: 
210). 

Gambar 1.1 
Model Dasar Countenance Stake

Apabila ditinjau dari aspek tertentu, maka model dasar 
countenance Stake terdiri atas 4 kotak antecedents, yang terdiri 
dari antecedents intent/tujuan, antecedents observasi, antecedents 
standar, dan antecedents pertimbangan; 4 kotak transaksi, yang 
terdiri dari transaksi intent/tujuan, transaksi observasi, transaksi 
standar, dan transaksi pertimbangan; dan 4 kotak hasil, yang terdiri 
dari outcomes intent/tujuan, outcomes observasi, outcomes standar, 
dan outcomes pertimbangan. Model dasar countenance Stake 
menyediakan pula dua konsep lagi yang harus diperhatikan, yaitu 
countingency dan congruence yang memperlihatkan keterkaitan dan 
keterhubungan 12 kotak tersebut (Hasan, 2014: 210).
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Pembahasan 
1. Gambaran Singkat Mengenai Kurikulum 2013

Menurut Rusman (2015, hlm. 87-90) yang menjadi rasional 
pengembangan Kurikulum 2013,  yaitu (1) tantangan internal, (2) 
tantangan eksternal, (3) penyempurnaan pola pikir, (4) penguatan 
tata kelola kurikulum, (5) pendalaman dan perluasan materi. 

Pengembangan Kurikulum 2013 (Mulyasa, 2014: 77), pada 
tingkat nasional dilakukan penataan terhadap Standar Nasional 
Pendidikan (SNP), terutama Standar Kompetensi Lulusan (SKL), 
Standar Isi, Standar Proses, dan  Standar Penilaian, yang dituangkan 
dalam peraturan pemerintah nomor 32 tahun 2013. Pada tahun 2016 
standar-standar tersebut mengalami revisi kembali di mana Standar 
Kompetensi Lulusan pada Permendikbud no. 20,  Standar Isi dalam 
Permendikbud no. 21,  Standar proses pada Permendikbud no. 22, 
Standar penilaian pada Permendikbud no. 23. 

Kurikulum 2013 dilihat sebagai strategi peningkatan capaian 
pendidikan di mana orientasinya pada keseimbangan kompetensi 
sikap (attitude), keterampilan (skill), dan pengetahuan (knowledge); 
dengan demikian, Kurikulum 2013 menjadi salah satu solusi 
menghadapi perubahan zaman yang kelak akan mengutamakan 
kompetensi yang disinergikan dengan nilai-nilai karakter  (Hidayat, 
2015: 130). 

2. Gambaran Singkat Mengenai Kurikulum Darurat di Masa 
Pandemi Covid-19 

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) 
mengambil kebijakan demi  memudahkan siswa belajar dan guru 
mengajar dalam situasi pandemi covid-19 dengan menerapkan 
kurikulum darurat. Keputusan ini merupakan pilihan di masa darurat  
dengan melaksanakan Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) untuk jenjang 
PAUD, SD, SMP, SMA, SMK. Pilihannya, yaitu dengan melakukan 
penyederhanaan kurikulum, yakni mengurangi kompetensi dasar 
untuk setiap mata pelajaran dengan fokus pada kompetensi yang 
substansial dan sebagai prasyarat untuk pembelajaran ke tingkat 
dan jenjang berikutnya. 



199

Covid-19: Bonum atau Malum?Diskursus Sosial Humaniora
BUNGA RAMPAI

Situasi dan kondisi pandemi covid-19 menuntut adanya 
tindakan cepat dan beralasan dari pemerintah dan pihak-pihak 
terkait dalam dunia pendidikan demi penyelenggaraan pendidikan 
dan kontrol terhadap arah pendidikan itu sendiri. Sikap yang 
diambil pemerintah dengan adanya tantangan pandemi Covid-19, 
yakni dikeluarkannya kebijakan tentang kurikulum, yaitu 
Keputusan Kepala Balitbang dan Perbukuan Nomor 018/H/KR/2020 
tentang Kompetensi Inti dan Kompetensi Dasar untuk mata 
pelajaran  pada Kurikulum 2013 di jenjang PAUD, Pendidikan Dasar, 
dan Pendidikan Menengah untuk Kondisi Khusus. Pemerintah 
mengeluarkan pula Surat Edaran Mendikbud Nomor 4 Tahun 2020 
tentang Pelaksanaan Kebijakan Pendidikan dalam Masa Darurat 
Penyebaran Covid-19. Tambahan lain, pemerintah mengeluarkan 
Edaran Sekjen Kemdikbud Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Pedoman 
Penyelenggaraan Pembelajaran dari Rumah (LFH) dalam Masa 
Darurat Penyebaran Covid-19 dikeluarkan.

3. Perlunya Evaluasi terhadap Implementasi Kurikulum 
Darurat di Masa Pandemi Covid-19 

Suatu kurikulum memiliki komponen-komponen yang 
secara saling berkaitan membentuk sistem yang menggerakkan 
proses pendidikan. Komponen-komponen tersebut perlu dinilai 
implementasinya. Nasution (1982: 211) mengemukakan apabila 
hendak menilai kurikulum, maka perlu dinilai komponen-
komponennya, yaitu (1) tujuan kurikulum, (2) pengalaman belajar 
untuk mengembangkan pengetahuan, sikap, dan keterampilan 
murid, (3) organisasi pengalaman belajar itu, urutan pengalaman 
itu, hubungannya dengan pengalaman itu, hubungannya dengan 
pengalaman lain, (4) cara-cara mengevaluasi hasil belajar murid.  
Evaluasi kurikulum (Sukmadinata, 2011: 172) memegang peranan 
penting baik dalam penentuan kebijakan pendidikan secara umum, 
maupun dalam mengambil keputusan. 

Kurikulum 2013 memberikan standar penilaian dalam 
mengevaluasi implementasi kurikulum. Standar penilaian (Rusman, 
2015: 262), yang merupakan kriteria mengenai mekanisme, prosedur 
dan instrumen penilaian hasil belajar siswa, disusun sebagai acuan 
penilaian bagi pendidik, satuan pendidikan dan pemerintah pada 
satuan pendidikan untuk jenjang pendidikan dasar dan menengah. 
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4.  Memanfaatkan Evaluasi Kurikulum Model Countenance 
Stake

Dalam melihat sudah sejauh mana implementasi suatu 
kurikulum diperlukan model evaluasi kurikulum yang dapat 
membantu kerangka kerja dalam mengempulkan data maupun 
menganalisis dengan pertimbangan-pertimbangan tertentu. Salah 
satu pilihan model evaluasi kurikulum, yakni Stake’s Countenance 
Model. Dalam model evaluasi ini terdapat matriks penting, 
yakni (1) matriks deskripsi yang membantu dalam memberikan 
penggambaran terhadap data-data (2) matriks pertimbangan 
yang memberikan pertimbangan terhadap matriks deskripsi. 
Adapun kedua matriks tersebut diperoleh melalui tahapan evaluasi 
kurikulum, yang meliputi antecedent (tahap pendahuluan), 
transaction (tahap implementasi), dan outcomes (tahap hasil).  
Adapun yang dimaksudkan dengan antecedent (tahap pendahuluan) 
dalam konteks ini akan berkenaan dengan penggambaran mengenai 
kurikulum, yang terdiri dari perencanaan, yaitu perencanaan 
komponen RPP dan  konsep/ide penyusunan RPP oleh guru. Untuk 
membantu peneliti memperoleh data, maka komponen RPP dilihat 
pada dokumen RPP, sedangkan upaya guru menyusun  RPP diperoleh 
melalui penggalian konsep, gagasan, ide guru dalam mendesain 
RPPnya, baik konsep tentang  perencanaan, implementasi, maupun 
pilihan membuat penilaian. Selanjutnya yang dimaksudkan dengan 
transaction (tahap implementasi) berkenaan dengan penggambaran 
tentang pelaksanaan kurikulum mata pelajaran tertentu dalam 
proses pembelajaran. Lebih lanjut, yang dimaksudkan dengan 
outcomes (tahap hasil) berkenaan dengan melihat  penilaian 
autentik, namun dalam dua ranah, yakni ranah pengetahuan dan 
keterampilan. 

5. Cara Kerja Model Evaluasi Countenance Stake dalam 
Mengevaluasi Kurikulum Darurat di Masa Pandemi 
Covid-19

Adapun cara kerja model evaluasi countenance Stake dapat 
digambarkan sesuai kebutuhan penelitian, sebagai berikut. Menurut 
Hamid Hasan (2014: 212), evaluator mengumpulkan data mengenai 
apa yang diinginkan pengembang program baik yang berhubungan 
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dengan kondisi awal (antecedents), transaksi (transaction), juga 
hasil. Pengembangan kurikulum darurat di masa pandemi covid-19 
telah dilakukan. Dengan demikian, evaluasi terhadap Kurikulum 
2013 merupakan evaluasi terhadap implementasinya di satuan 
pendidikan. Data yang diambil berkaitan dengan pelaksanaannya 
di tingkat satuan pendidikan. Data Hasan, (2014: 212) dapat 
dikumpulkan melalui studi dokumen tetapi dapat pula dilakukan 
dengan jalan wawancara, di mana wawancara dilakukan apabila 
dokumen tidak diperoleh karena sesuatu dan lain hal. 

Satuan pendidikan membuat rencana pelaksanaan 
pembelajaran (RPP) sebagai upaya persiapan memasuki pembelajaran 
di kelas. Cara yang terbaik (Hasan, 2014: 212) tentulah melalui studi 
dokumen. Dengan demikian, terdapat dokumen kurikulum darurat 
masa pandemi covid-19 sebagai standar dalam  menilai RPP dan 
pelaksanaan RPP sebagai kenyataan konkret yang terjadi di satuan 
pendidikan sebagai bentuk persiapan pembelajaran.  Bersamaan 
dengan pengumpulan data mengenai intents (tujuan) ini (Hasan, 
2014: 212) dapat pula dikumpulkan rasional dari setiap tujuan 
tersebut; dan menurut Hasan, Stake memperingatkan agar data 
mengenai rasional janganlah dikumpulkan dengan jalan mendikte 
pengembang program/guru tersebut, melainkan membiarkan guru 
berbicara dengan pengertian dan bahasa yang ada pada dirinya. 

Menurut Hamid Hasan (2014: 212), analisis logis ini digunakan 
dalam memberikan pertimbangan mengenai keterhubungan 
antara persyaratan awal, transaksi, dan hasil dari kotak-kotak 
tujuan (intent). Itu berarti berdasarkan rencana pelaksanaan 
pembelajaran (RPP), evaluator mempertimbangkan keterkaitannya 
dengan  implementasi di kelas, dan hasil pembelajarannya. Di 
mana Evaluator (Hasan, 2014: 212) harus dapat menentukan apakah 
persyaratan awal yang telah dikemukakan guru akan tercapai 
dengan rencana transaksi yang dikemukakan; ataukah sebetulnya 
ada model transaksi lain yang lebih efektif untuk mencapai apa yang 
dikemukakan dalam prasyarat. Demikian pula mengenai hubungan 
antara transaksi dengan hasil yang diharapkan. 

Analisis kedua adalah analisis empirik, yang mana, dasar 
bekerjanya adalah sama dengan dengan analisis logis tetapi data yang 
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digunakan adalah data empirik; dan dalam analisis ini, evaluator 
harus mempertimbangkan keterhubungan tersebut berdasarkan 
data empirik yang telah dikumpulkannya; selanjutnya, pertanyaan-
pertanyaan yang diajukan untuk analisis logis digunakan untuk 
analisis empirik ini (Hasan, 2014: 212). Pada analisis empirik pada 
evaluasi kurikulum darurat masa pandemi covid-19, evaluator 
membuat pertimbangan didasarkan pada data empirik yang telah 
dikumpulkannya mulai dari RPP, implementasi di kelas dan hasilnya. 

Menurut Hamid Hasan (2014: 212), masih dalam analisis 
mengenai data deskriptif, pekerjaan evaluator berikutnya adalah 
mengadakan analisis congruence (kesesuaian) antara apa yang 
dikemukakan dalam tujuan (intent) dengan apa yang terjadi 
dalam kegiatan (observasi). Dalam analisis data deskriptif pada 
evaluasi kurikulum darurat, evaluator menganalisis kesesuaian 
antara kenyataan yang ditemukan dalam observasi dengan tujuan 
yang ditetapkan dalam rencana pelaksanaan pembelajaran. Yang 
ditanyakan yaitu apakah yang telah direncanakan dalam tujuan 
memang sesuai dalam pelaksanaannya di dalam pembelajaran? 
Adakah penyimpangan-penyimpangan antara RPP dan 
pelaksanaannya? Apabila terdapat penyimpangan, pertanyaan 
lanjutan, yaitu apa yang menjadi faktor dari penyimpangan tersebut? 

Sesudah analisis contingency dan congruence tersebut telah 
diselesaikan, adalah tugas evaluator untuk menyerahkan hasilnya 
kepada tim yang terdiri dari para ahli dan orang yang terlibat dalam 
program (Hasan, 2014: 213). Dalam mengevaluasi kurikulum darurat, 
hasil analisis contingency dan congruence yang dilakukan evaluator 
perlu mendapat tanggapan dari para ahli untuk dilihat kesahihan 
hasil analisisnya. Para ahli akan memberikan persepsinya mengenai 
faktor penting baik dalam contingency maupun congruence.

Dalam kaitan dengan Standarisasi Kurikulum, evaluasi 
kurikulum darurat mengacu pada standar-standar yang telah 
ditetapkan oleh pemerintah RI. Menurut Hamid Hasan (2014: 
213), tugas evaluator berikutnya ialah memberikan pertimbangan 
mengenai program yang sedang dikaji. Untuk itu, evaluator 
memerlukan standar. 
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Permendikbud No. 20 Tahun 2016 bab II mengupas tentang 
Kompetensi Lulusan Satuan Pendidikan. Setiap lulusan satuan 
pendidikan dasar dan menengah memiliki kompetensi pada tiga 
dimensi yaitu sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Permendikbud 
No. 21 Tahun 2016 membahas mengenai Standar Isi dalam Kurikulum 
2013. 

Permendikbud Nomor 22 Tahun 2016 membahas tentang 
Standar Proses Pendidikan Dasar dan Menengah. Standar Proses 
merupakan  kriteria mengenai pelaksanaan pembelajaran pada 
satuan pendidikan untuk mencapai Standar Kompetensi Lulusan. 
Permendikbud ini menguraikan proses pembelajaran dan dukungan 
pada satuan pendidikan, perencanaan pembelajaran, pelaksanaan 
proses pembelajaran serta penilaian proses pembelajaran untuk 
meningkatkan efisiensi dan efektivitas ketercapaian kompetensi 
lulusan dan pengawasan proses pembelajaran tersebut.

Permendikbud No. 23 Tahun 2016 membahas mengenai 
Standar Penilaian Pendidikan dasar dan menengah dalam Kurikulum 
2013. Menurut Rusman (2017: 72), evaluasi hasil pembelajaran 
dilakukan saat proses pembelajaran dan diakhir satuan pelajaran 
dengan menggunakan metode dan alat tes: tes lisan/perbuatan 
dan tes tertulis; dan hasil evaluasi akhir diperoleh dari gabungan 
evaluasi proses dan evaluasi hasil pembelajaran. 

Permendikbud Nomor 24 Tahun 2016 tentang Kompetensi 
Inti dan Kompetensi Dasar Pelajaran pada Kurikulum 2013. 
Kurikulum 2013 memberikan kerangka, dasar dan struktur yang 
tidak hanya diketahui oleh pengembang kurikulum tingkat pusat, 
melainkan juga oleh para guru di sekolah-sekolah. Itu berarti, para 
guru tidak hanya menguasai materi pelajaran, melainkan lebih 
dalam dari itu menguasai semangat/jiwa dari kurikulum darurat. 
Tanpa mendalami kerangka dasar dan struktur secara tepat, besar 
kemungkinan arah dari implementasi di kelas tidak sedalam yang 
diharapkan. Dengan demikian, mendalami kerangka dasar berarti 
pula mendalami hal-hal yang berkenaan dengan landasan sebagai 
dasar pijak kurikulum darurat. 
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Standar-standar dalam permendikbud tahun 2016 tersebut 
merupakan standar-standar yang dipakai dalam mengevaluasi 
kurikulum darurat dengan menggunakan model countenance Stake. 
Standar-standar tersebut menjadi acuan untuk melihat bagaimana 
implementasi kurikulum darurat dalam tataran pelaksanaannya. 

Menurut Hasan (2014: 213), dalam model keseluruhan 
digambarkan bahwa dalam matriks pertimbangan ada yang 
dinamakan standar dan pertimbangan; dan standar dapat berbentuk 
standar mutlak dan relatif; di mana standar mutlak adalah standar 
yang dianggap berlaku untuk suatu kurikulum atau program. 
Dalam kaitan dengan evaluasi kurikulum darurat,  dalam matriks 
pertimbangan, yang dipakai adalah standar mutlak yang telah 
ditentukan oleh pemerintah RI. 

Penutup 
Uraian di atas membantu para pengembang kurikulum 

untuk melihat betapa bermanfaatnya model countenance Stake 
dalam mengevaluasi kurikulum darurat di masa pandemi covid-19. 
Menurut Sukmadinata (2011: 179-182), evaluasi kebijakan dalam 
kurikulum, secara khusus dalam pendidikan, memiliki tiga peran; 
pertama, evaluasi sebagai moral judgement, yaitu berkaitan dengan 
masalah nilai yang akan dimanfaatkan untuk tindakan selanjutnya; 
kedua, evaluasi dan penentuan keputusan, di mana pengambil 
keputusan dalam pelaksanaan pendidikan atau kurikulum, yaitu 
guru, murid, orang tua, kepala sekolah, para inspektur, pengembang 
kurikulum, dan lain-lainnya; ketiga, evaluasi dan konsensus nilai, di 
mana dalam berbagai situasi pendidikan serta kegiatan pelaksanaan 
evaluasi kurikulum sejumlah nilai dibawakan oleh orang-orang yang 
terlibat  dalam kegiatan penilaian atau evaluasi. 

Mengingat banyaknya satuan pendidikan di Indonesia, baik 
jenjang pendidikan dasar maupun menengah, maka dibutuhkan 
sekian banyak informasi untuk menjadi data konkret mengenai 
implementasi kurikulum darurat. Evaluasi kurikulum darurat akan 
sangat membantu berbagai pihak dalam melihat sudah sejauh mana 
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pelaksanaan kurikulum tersebut berdampak pada perkembangan 
dan perubahan tingkah laku peserta didik dalam mencapai tujuan 
kurikulum dan pembelajaran yang ditetapkan. 

Model countenance Stake dapat berkontribusi dalam 
mengevaluasi kurikulum darurat di masa pandemi covid-19, dan 
karenanya menjadi tawaran yang bernilai ilmiah untuk proses 
evaluasi tersebut, baik bagi pengguna teori kurikulum dan evaluasi 
maupun bagi para praktisi kurikulum dan evaluasi. 
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BAGIAN 3 
DISKURSUS YURIDIS 
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Antara “salus corporum” dan “salus 
animarum”: Catatan Yuridis-Kanonis   
Menyangkut  Pembatasan  Pelayanan 

Sakramen  Pada Masa Pandemi Covid-19

Dr. Rikardus Jehaut
    Dosen Stipas St.Sirilus Ruteng
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Pendahuluan
Jika  ada  tantangan besar yang dihadapi Gereja katolik  dalam  

kurun waktu dua tahun belakangan ini, satu di antaranya  adalah 
bagaimana  menghadapi  badai  pandemi Covid-19 yang membawa  
dampak  serius  terhadap  praksis  pelayanan  sakramental Gereja 
terhadap  umat beriman.  Berhadapan dengan tantangan tersebut, 
Gereja dituntut  untuk  bersikap  responsif  dengan mengambil 
langkah-langkah  pastoral  yang tepat dan rasional. Berbagai 
tanggapan  otoritas  Gereja yang berwenang, baik pada level kepausan 
(Congregazione per il Culto Divino e la Disciplina dei Sacramenti, 
2020: 7)  maupun pada level diosesan, entah melalui  instruksi 
pastoral  (KHK, kan. 34, §1) maupun  dekret khusus  (KHK, kan. 48), 
yang antara lain tertuang dalam kebijakan pembatasan pelayanan 
sakramen bagi umat beriman,  memperlihatkan  kepeduliaan  
dan tanggung jawab  Gereja dalam  menjaga  dan  melindungi  
keselamatan badan atau  ragawi (salus corporum) umat  beriman 
itu sendiri dan masyarakat  secara keseluruhan dari ancaman virus  
yang  mematikan ini. 

Namun sederet  pertanyaan yang terlontar dari rasa ingin 
tahu (dan juga rasa kesal) umat beriman – baik awam maupun 
sebagian klerus - menyeruak ke permukaan:  Apakah  pembatasan  
pelayanan sakramen pada  masa pandemi Covid-19 memiliki dasar 
hukum kanonik?  Jika ya, pertanyaan selanjutnya adalah sejauh 
mana hal ini  dapat dibenarkan dan tidak mencederai  hak umat  
beriman untuk mendapat  pelayanan sakramental?  Jika keselamatan 
jiwa merupakan hukum tertinggi dalam Gereja, bagaimana hal ini 
tetap menjadi prioritas para gembala umat di tengah pembatasan 
pelayanan  sakramen?

Tulisan ini bermaksud  untuk  menjawabi pertanyaan-
pertanyaan tersebut  di atas dengan bertumpu  pada  berbagai  
ketentuan normatif Kitab Hukum Kanonik 1983, penegasan otoritatif  
magisterium Gereja dan beberapa kajian ilmiah yang relevan. 
Mungkin sebagian pertanyaan tidak  akan  terjawab secara tuntas 
karena memang tulisan ini tidak bertujuan untuk  memberikan 
jawaban yang utuh dan komprehensif.  Jika memberikan  sedikit  
rangsangan  bagi pembaca  untuk  berpikir  lebih  lanjut, sebagian 
dari maksud penulis telah tercapai. 
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Hak Umat Beriman  Atas  Sakramen
Secara yuridis, ketika seseorang dibaptis, ia digabungkan 

pada Gereja Kristus  dan  menjadi persona di dalamnya, dengan 
tugas-tugas dan hak-hak yang khas bagi orang kristiani sejauh 
mereka berada dalam kesatuan gerejawi (KHK, kan. 96). 
Penerimaan baptisan secara valid memberikan  kepada  seseorang, 
selain kewajiban, juga  hak-hak tertentu yang harus dihormati dan 
dilindungi oleh para gembala umat.

Di antara hak tersebut  adalah hak untuk menerima dari  
para gembala bantuan yang berasal dari harta rohani Gereja, 
terutama dari sabda Allah dan sakramen-sakramen (KHK, kan. 
213). Semua umat beriman yang tidak terhalang secara hukum, 
memiliki hak untuk menerima sakramen. Mereka pun berhak untuk 
menyampaikan kepada para Gembala gereja keperluan-keperluan 
mereka, terutama yang spiritual, dan juga harapan-harapan mereka 
(KHK, kan. 212, §2). 

Dalam hubungan dengan itu, umat beriman misalnya  berhak 
menerima pelayanan sakramen baptis bagi bayi-bayi mereka (KHK, 
kan. 867, §1); berhak untuk menerima sakramen krisma (KHK, kan. 
890), berhak  menerima sakramen Ekaristi yang adalah sumber dan 
puncak seluruh ibadat dan kehidupan kristiani (KHK, kan. 897); 
berhak untuk menerima sakramen tobat (KHK, kan. 959, 960, 991); 
berhak untuk menerima sakramen pengurapan orang sakit (KHK, 
kan. 998, kan. 1005-1006); termasuk  sakramen perkawinan (KHK, 
kan. 1058). 

Kewajiban Gembala Umat
Dalam  hubungan dengan hak umat  atas sakramen, 

para gembala umat   berkewajiban untuk mengupayakan agar 
hak  tersebut  tetap terpenuhi. Dengan kata lain, mereka harus 
berusaha sekian agar pelayanan sakramen terhadap umat beriman 
tidak terabaikan. Sebagai gembala umat, mereka  tidak dapat 
menolak pelayanan sakramen-sakramen kepada umat beriman 
yang memintanya secara wajar, berdisposisi yang semestinya, serta 
tidak terhalang oleh hukum untuk menerimanya (KHK, kan. 843, 
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§1). Ketentuan normatif ini secara implisit juga  menggarisbawahi  
sebuah prinsip teologis, yakni  bahwa para gembala  adalah  pelayan 
dan bukan pemilik  sakramen. Sebagai pelayan,  mereka berkewajiban 
untuk memenuhi hak umat beriman atas sakramen  dengan jalan  
memberikan pelayanan yang terbaik dalam situasi apapun juga. 

Atas dasar itulah maka tidak berlebihan kalau Legislator 
menetapkan beberapa ketentuan normatif menyangkut kewajiban 
para gembala umat dalam hubungan dengan pelayanan sakramen 
bagi umat beriman; sebuah kewajiban  in nomine Ecclesiae  yang 
harus dijalankan secara sungguh-sungguh. Dalam konteks ini kita 
berbicara secara khusus menyangkut Uskup Diosesan dan pastor 
paroki sebagai gembala umat beriman. 

Sebagai gembala, Uskup Diosesan adalah imam agung, 
pembagi utama misteri-misteri Allah, pemimpin, penggerak dan 
penjaga seluruh kehidupan liturgi dalam Gereja Partikular yang 
dipercayakan kepadanya (KHK, kan. 835, §1). Ia berkewajiban untuk 
menjalankan munus sanctificandi-nya dengan memperhatikan 
kebutuhan rohani umat beriman yang dipercayakan kepada reksanya 
(KHK, kan. 383, §1; Chiarelli, 2011:168-169). Sebagai pembagi utama 
misteri-misteri Allah, ia berkewajiban untuk mengusahakan agar 
orang-orang beriman kristiani yang dipercayakan kepada reksanya 
bertumbuh dalam rahmat  melalui perayaan sakramen-sakramen 
(KHK, kan. 387; Congregation for Bishops, 2004: 158). Ia harus 
mengaplikasi misa untuk umat di wilayahnya setiap hari Minggu 
dan hari-hari raya, kecuali  ada  halangan yang legitim untuk 
merayakannya (KHK, kan. 388, §§1-2). Ia juga berkewajiban agar 
tidak terjadi  penyalahgunaan dalam  hal  pelayanan sabda dan 
perayaan sakramen-sakramen (KHK, kan. 393, §2; Congregation for 
Bishops, 2004: 165). 

Kewajiban  dalam hubungan dengan pelayanan sakramen, 
juga  dimiliki oleh pastor paroki. Sebagai gembala paroki yang 
menunaikan reksa pastoral  komunitas umat beriman di bawah 
otoritas Uskup Diosesan dalam kerjasama dengan presbiter lain atau 
diakon dan juga  bantuan umat beriman kristiani awam menurut 
norma hukum (KHK, kan. 519), ia berkewajiban untuk  mengusahakan 
agar Ekaristi mahakudus menjadi pusat jemaat parokial kaum 
beriman. Selain itu, ia berkewajiban agar kaum beriman kristiani 
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digembalakan dengan perayaan khidmat sakramen-sakramen, dan 
secara khusus agar mereka sering menerima sakramen Ekaristi 
mahakudus dan tobat (KHK, kan. 528, §2). Ia juga berkewajiban 
secara moral-yuridis untuk menguatkan orang-orang  sakit, 
terutama mereka yang mendekati kematian,  dengan sakramen-
sakramen (KHK, kan. 529, §1). Ia berkewajiban untuk menjalankan 
fungsinya berkaitan dengan pelayanan sakramen baptis, pelayanan 
sakramen penguatan kepada mereka yang berada dalam bahaya 
mati, pelayanan pengurapan orang sakit, pelayanan perkawinan 
(KHK, kan. 530; Congregation for the Clergy, 2002: 31; Sweeny, 2002: 
115-125). 

Pembatasan  Pelayanan  Sakramen dan Dasar Yu-
ridisnya

Sebagaimana yang diuraikan di atas, secara prinsipil  umat 
beriman memiliki hak untuk mendapat pelayanan sakramen dari 
para gembala.  Namun di lain pihak, penting untuk diingat bahwa  
dalam melaksanakan hak-haknya, umat beriman kristiani, baik 
secara perseorangan maupun secara komunal, harus memperhatikan 
kebaikan umum Gereja dan hak-hak orang lain serta kewajiban-
kewajibannya  sendiri terhadap  orang  lain (KHK, kan. 223, §1).  
Penegasan yuridis ini membawa konsekuensi bahwa demi kebaikan 
umum atau keselamatan publik, otoritas gerejawi yang berwenang 
dapat  mengatur pelaksanaan hak-hak yang dimiliki umat beriman 
kristiani tersebut (KHK, kan. 223, §2). 

Pengaturan pelaksanaan hak-hak umat beriman dalam 
arti tertentu dapat berbentuk pembatasan dalam hal pelayanan 
sakramen, sebagaimana yang terjadi pada masa pandemi Covid-19. 
Jika kita  mencermati berbagai  instruksi pastoral yang dikeluarkan 
oleh otoritas gereja Katolik tampak jelas bahwa  pembatasan 
pelayanan sakramen bagi umat beriman didasarkan atas  alasan 
yang wajar dan masuk akal (iusta et rationabili causa) dan dapat 
dipertanggungjawabkan  secara  pastoral dan  secara  moral-etis.   

Secara pastoral, pembatasan seperti itu merupakan wujud 
nyata kepedulian dan tanggungjawab kegembalaan otoritas 
Gereja  terhadap umat beriman (KHK, kan. 383). Dalam konteks 
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Gereja Partikular misalnya, Uskup Diosesan, dalam batas-batas 
kewenanganya dan dalam Gereja yang  dipercayakan  kepadanya  
dapat mengeluarkan  aturan atau kebijakan pastoral tertentu yang 
harus ditaati  oleh  semua  umat  beriman (KHK, kan. 838, §4). 
Berhadapan  dengan  persoalan ‘hidup-mati’ di tengah  pandemi 
Covid-19, Uskup Diosesan  dapat  mengeluarkan  kebijakan  pastoral  
pro tempore  yang membatasi pelayanan sakramen bagi umat 
beriman. Pembatasan seperti ini dapat juga  dipandang  sebagai 
perwujudan konkret  perintah  Kristus  sendiri  untuk  mengasihi  
sesama manusia. 

Secara moral-etis, pembatasan seperti ini hendak 
menegaskan komitmen dan tanggungjawab sosial Gereja  dalam 
melindungi keselamatan publik dalam kerjasama  dengan semua 
pihak yang berkehendak baik, termasuk pemerintah sipil. Sebagai 
institusi sosial, Gereja tidak dapat bersikap indiferen terhadap  
persoalan kemanusiaan yang serius, sebaliknya membangun  apa 
yang dinamakan oleh Bapa-Bapa Konsili Vatikan II dengan  sana 
cooperatio, yakni kerjasama yang sehat dengan pemerintahan 
sipil. Hal ini penting karena  sekalipun Gereja dan pemerintahan 
sipil masing-masing bersifat otonom, namun keduanya melayani 
panggilan pribadi dan sosial orang-orang yang sama. Panggilan 
tersebut akan semakin efektif dijalankan keduanya demi 
kesejahteraan umum melalui  kerjasama yang sehat dengan 
memperhatikan konteks  situasi dan kondisi masyarakat (Flannery, 
1998: 984). Kerjasama yang demikian  menjadi  penting dan mendesak 
di tengah  situasi  pandemi Covid-19. Tentu saja instruksi  pemerintah 
kepada  masyarakat  terkait  protokol kesehatan, khususnya  terkait  
kewajiban untuk menjaga jarak dan menghindari kerumunan atau 
pertemuan yang melibatkan kehadiran fisik banyak orang  membawa  
dampak  tertentu bagi Gereja, khususnya menyangkut  perayaan 
liturgis  yang bersifat publik-komunal, namun  instruksi  tersebut  
tidak dapat ditafsir sebagai sebuah intervensi yang berlebihan 
dari pihak pemerintah yang mencederai kebebasan beragama atau  
menegaskan supremasi sipil atas Gereja, sebaliknya dipandang 
sebagai sesuatu yang positif sebagai upaya untuk melindungi 
keselamatan ragawi masyarakat secara keseluruhan di mana Gereja 
pun harus mengambil bagian di dalamnya (Pacillo, 2019: 15-16; 
Colaianni, 2020: 32; Montesano, 2020; D’Arienzo, 2020: 263).  Secara 
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internal gerejawi, instruksi pemerintah ini perlu diterjemahkan ke 
dalam berbagai kebijakan pastoral  Gereja dalam konteks pelayanan 
sakramen bagi umat beriman (Santoro-Fusco, 2020: 80-81;  Pacillo, 
2020). 

Dalam penerapannya, sejauh yang kami amati  pembatasan 
seperti ini seringkali menimbulkan kegelisahan tersendiri di tengah 
umat beriman. Hal ini dapat dipahami karena meskipun didasarkan 
atas alasan yang valid,  pembatasan  pelayanan  sakramen   membawa 
efek psikologis tertentu bagi  umat beriman, sebab  sekalipun  mereka 
masih dapat memenuhi kebutuhan  secara jasmani,  namun  secara  
rohani  mereka  merasa  kehilangan  nutrisi spiritual yang sangat  
mereka butuhkan  dalam  hidup  setiap  hari, karena  bagaimana pun  
“manusia tidak dapat hidup dari roti saja” (Mt 4,4). Selain itu,  mereka 
juga mengalami perasaan  kehilangan  kebersamaan sebagai umat 
Allah; sesuatu yang  biasanya mereka peroleh khususnya  setiap kali  
merayakan Ekaristi  bersama. Tentu saja mereka dapat mengikuti  
perayaan Ekaristi yang disiarkan secara  langsung melalui live 
streaming dan  menerima komuni  secara  spiritual, namun hal 
ini tidak pernah sanggup untuk memuaskan dahaga mereka akan 
santapan Ekaristi yang riil dalam kebersamaan dengan umat 
beriman lainnya. Kegelisahan yang sama juga dialami oleh para 
imam yang  merasa tak berdaya di tengah pandemi Covid-19 ini. 
Bagi sebagian imam, merayakan Ekaristi  tanpa umat (sine populo) - 
kendati  in se   baik adanya  dan  tidak bertentangan dengan  hukum 
kanonik  karena hal tersebut  tetap merupakan tindakan Kristus dan 
Gereja (KHK, kan. 904; kan. 837, §1) –  menimbulkan kegelisahan 
tersendiri  karena seolah-olah mereka hanya   mengenyangkan diri  
mereka  sendiri dari rasa lapar akan santapan Ekaristi,   sementara 
di luar sana  umat beriman  hanya  menonton dari  kejauhan  sambil  
menahan “lapar”. Jika ada yang merasa gelisah, ada pula yang 
secara diam-diam dan terang-terangan mempertanyakan kebijakan  
otoritas Gereja  yang membatasi pelayanan sakramen terhadap umat 
beriman. Bagi mereka, pembatasan  pelayanan sakramen  tidak dapat 
dibenarkan  secara pastoral  karena  mencederai hak  umat beriman 
untuk menerima sakramen. Atas dasar itu maka  mereka  tetap 
memberikan pelayanan sakramen  secara publik seperti biasanya  
pada masa normal.  Hemat kami, sikap dan tindakan  klerus seperti 
ini  tidak dapat  dibenarkan karena  selain  tidak  memperlihatkan  
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kepatuhan  terhadap  kebijakan  otoritas Gereja yang berwenang 
(KHK, kan. 273; 274, §2),  juga kontraproduktif  dengan  upaya Gereja  
dalam menjaga keselamatan publik  serta  menimbulkan  gesekan-
gesekan  tertentu  di tengah umat beriman dan  masyarakat secara  
keseluruhan. Dalam konteks ini, otoritas Gereja  dapat  menuntut 
kepatuhan dari para klerus  terkait kebijakan  pastoral khusus  
seperti   pembatasan pelayanan sakramen pada masa pandemi ini 
(KHK, kan. 31; kan. 34, §1). 

Pentingnya keseimbangan 
Pada titik inilah kita menjadi sadar bahwa di tengah situasi  

pandemi Covid-19 ini apa yang dinamakan dengan keseimbangan 
dalam berpastoral mutlak perlu. Hal itu berarti bahwa  keselamatan  
publik, di satu pihak,  harus  menjadi  pertimbangan  Gereja  dalam  
keseluruhan reksa pastoralnya di tengah situasi ini, namun di 
lain pihak,  perhatian terhadap keselamatan publik tidak  dengan  
sendirinya  berarti  mengabaikan apa yang  menjadi  suprema lex  
dalam gereja yakni  keselamatan jiwa (salus animarum). 

Atas dasar itu  maka kebijakan  pembatasan  tersebut  tidak 
pernah boleh sampai pada titik ekstrim  tertentu  dimana  akses  
umat beriman  untuk  mendapat  pelayanan  sakramen  sama 
sekali tertutup. Sebab jika hal ini  terjadi maka  di sana terjadi  
pelanggaran  terhadap  hak umat untuk mendapatkan pelayanan 
sakramen. Gereja, casu quo para gembala dituntut  untuk lebih 
kreatif dan cerdas dalam berpastoral dengan menjelajahi berbagai  
kemungkinan  yang ada  untuk memberikan pelayanan kepada 
umat  dalam  semangat Gembala Baik  dan  tidak  jatuh pada sikap 
fatalisme atau terjerat  oleh perasaan takut  yang irasional. Dengan 
alur pemikiran yang demikian maka sambil tetap memperhatikan 
berbagai protokol Covid-19 dan mengaturnya dengan satu dan lain 
cara,  pelayanan sakramen Ekaristi  tetap  diberikan kepada umat 
beriman, demikian pun sakramen tobat, pengurapan orang sakit, 
baptis, perkawinan  dan lain sebagainya. 
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Penutup
Ancaman Covid-19 sangat nyata.  Di tengah ancaman 

tersebut, Gereja perlu bekerjasama dengan semua pihak, termasuk 
pemerintah demi keselamatan ragawi masyarakat secara 
keseluruhan. Bagaimana perhatian  Gereja terhadap  hal ini berjalan 
beriringan dengan perhatian terhadap  keselamatan  jiwa  umat 
beriman yang  de iure  memiliki hak untuk mendapat pelayanan  
sakramen  dan  eo ipso  tidak  boleh diabaikan, barangkali  menjadi  
satu  di antara  pekerjaan  rumah  yang  menantang  bagi para 
gembala umat, baik Uskup Diosesan  maupun pastor paroki. Tidak 
mudah memang. Tapi sebagai gembala umat, tidak ada jalan lain 
selain mencari cara bagaimana  memberikan pelayanan  sakramen 
bagi umat beriman dan dengan demikian  mereka   tetap merasa  
diperhatikan  dan  tidak  ditinggalkan sendirian  dengan ‘perut 
keroncong’ secara spiritual. 

Ketika  hendak  mengakhiri tulisan ini, saya teringat  akan  
doa Paus Fransiskus  bagi para gembala  umat  pada saat  gereja-
gereja di Roma di tutup  untuk  sementara  waktu  karena  pandemi 
Covid-19 (Paus Fransiskus, 2020: 7) : “May the Lord give pastors the 
strength and also the capacity to choose the best way to help. For this 
reason, let’s pray that the Holy Spirit give pastors the capacity for 
pastoral discernment, so they find measures that don’t leave the holy 
faithful people of God alone, so the people of God feel accompanied by 
their pastors and draw comfort from the Word of God, the sacraments, 
and prayer”. 
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Pengantar
Hari-hari belakangan jagat media sosial dan media massa 

ramai memperbincangkan pelanggaran protokol kesehatan (prokes)  
yang dilakukan para bupati dan Gubernur NTT, Viktor Bungtilu 
Laiskodat dan wakilnya, Josef Nai Soi di Pulau Semau, Jumat, 27 
Agustus 2021.

Dari video yang beredar mereka berkumpul, mengabaikan 
jaga jarak minimal tiga meter sebagaimana ketentuan ‘Kehidupan 
New Normal”. Sebagian besar dari mereka duduk dan berdiri 
bernyanyi bersama berdekatan tanpa memakai masker. Acara 
tersebut dilaksanakan dalam rangka  pengukuhan Tim Percepatan 
Akses Keuangan Daerah (TPAKD).

Sebagian masyarakat Indonesia terutama masyarakat NTT 
mendesak Polda NTT agar segera memproses secara hukum semua 
pejabat terutama Gubernur NTT terkait acara kerumunan di Pulau 
Semau tersebut. Ratusan mahasiswa turun jalan, berunjukrasa 
desak Polda NTT agar segera memproses hukum semua yang 
terlibat dalam acara itu. Namun, entah sadar atau tidak, adik-adik 
mahasiswa yang berunjukrasa tersebut juga melanggar peraturan 
perundang-undangan terkait pencegahan Covid-19. 

Sebelumnya, pada 10 Juni 2021, di Kota Ruteng, Bupati 
Manggarai Hery Nabit diduga melanggar prokes dengan bernyanyi 
dan bergoyang bersama banyak orang di atas panggung, tanpa 
memakai masker. Kasus ini sempat ramai di media social dan media 
massa. Pihak Polres Manggarai melalui Kapolres Manggarai, AKBP 
Mas Anton Widyodigdo pernah berjanji akan mengusut tuntas dan 
menyampaikan secara terbuka kepada publik dugaan pelanggaran 
prokes Bupati Manggarai, Hery Nabit. Namun sampai saat ini tidak 
jelas perkembangan pengusutannya.

Dugaan pelanggaran protokol kesehatan (prokes) oleh para 
pejabat NTT di Pulau Semau dan yang dilakukan Bupati Manggarai, 
Hery Nabit, merupakan dua dari sekian pelanggaran prokes yang 
dilakukan sejumlah kepala daerah di Indonesia. Permintaan 
masyarakat agar kasus seperti itu diproses hukum, tentu tidaklah 
berlebihan. Pasalnya, sudah ada peraturan perundang-undangan 
yang melarang semua orang di Indonesia agar tidak boleh berkerumun 
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serta harus memakai masker. Bahkan untuk para kepala daerah 
diatur dalam peraturan tersendiri.  Jadi, peraturan perundang-
undangan sudah ada dan lengkap, namun tidak dilaksanakan. 

Keganasan Covid-19
Covid-19 yang muncul pertama kali awal tahun 2020 di Kota 

Wuhan, Tiongkok, dan menyebar super cepat ke 200 negara dunia 
sampai saat ini, sungguh ganas! Akibatnya sampai saat ini sebagian 
besar masyarakat dunia tidak terkecuali Indonesia berada dalam 
keadaan susah, sedih, stress dan khawatir. Susah karena kehilangan 
pekerjaan. Perusahaan rugi karena tidak beroperasi maka karyawan 
dirumahkan. Padahal satu karyawan memberikan makan minimal 
tiga mulut. Keadaan seperti ini sangat terasa dan nyata bagi 
masyarakat yang tinggal di kota-kota besar.

Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan  angka pengangguran 
terbuka (TPT) di Indonesia naik dari 4,94% pada Februari 2020 
menjadi 6,26% pada Februari 2021 dari 205,36 juta jiwa angkatan 
kerja (Beritasatu.com, 1 Maret 2021). Sedih karena ada anggota 
keluarga dan teman  yang harus tutup usia karena terpapar Covid-19.  
Sampai Minggu, 29 Agustus 2021, sebanyak 131.923 orang Indonesia 
tutup usia karena Covid-19. Sebanyak 11 orang dari 131.923 orang 
Indonesia tutup usia itu adalah kepala daerah di Indonesia, dimana 
yang meninggal dunia terakhir karena kalah lawan Covid-19 adalah 
Bupati Lembata, NTT, Yentje Sunur (Beritasatu.com, 17 Juli 2021).  
Stress dan khawatir karena tidak bisa bekerja, tidak bisa bertemu 
teman-teman, anak-anak tidak bisa sekolah tatap muka karena 
masih banyak orang di “luar sana” yang terjangkit virus corona. 
Sampai Minggu, 29 Juli 2021, total kasus positif Covid-19 di Indonesia 
menjadi 4.073.831.  Secara global, sebanyak 200,09 juta yang terkena 
Covid-19, dan sebanyak 4,39 juta yang meninggal dunia (Beritasatu.
com, 17 Juli 2021). 

Sejak awal pandemi Covid-19 2020, ekonomi hampir semua 
negara di dunia mengalami resesi. Hanya tiga negara yang sempat 
mengalami pertumbuhan walaupun kecil yakni  Tiongkok 2,3%, 
Vietnam 2,9% dan Taiwan 2,98% (data Worldometers sebagaimana 
dikutip Antonius Purwanto, Kompaspedia, 21 Agustus 2021). World 
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Bank (Bank Dunia) memproyeksi pertumbuhan ekonomi di negara-
negara kawasan Asia menguat jadi 7,7 persen pada tahun 2021.  
Pertumbuhan didukung oleh pemulihan yang kuat di Tiongkok. 
Secara keseluruhan, ekonomi dunia diprediksi tumbuh 5,6 persen 
pada tahun 2021, sebuah laju pascaresesi tercepat dalam 80 tahun 
terakhir. Pada tahun 2022, ekonomi Tiongkok diproyeksi moderat 
menjadi 5,4 persen.  Indonesia diproyeksi tumbuh 4,4 persen 
tahun ini. Sementara Thailand tumbuh 2,2 persen pada tahun 2021 
dan 5,1 persen pada tahun 2022. Pertumbuhan ekonomi Thailand 
dipengaruhi oleh pulihnya sektor pariwisata pada tahun mendatang. 
Adapun Filipina diproyeksikan sebesar 4,7 persen pada tahun 2021 
dan 5,9 persen pada tahun 2022. Sedangkan Malaysia diperkirakan 
akan pulih menjadi 6 persen pada tahun 2021.  Vietnam diproyeksikan 
akan meningkat dengan rata-rata pertumbuhan 6,6 persen tahun 
ini dan tahun depan. Di antara tiga ekonomi terbesar Asia, yakni 
Tiongkok, Indonesia, dan Thailand, hanya Tiongkok yang outputnya 
sudah melampaui kapasitas pra-pandemi. Proyeksi bank dunia ini 
didasarkan dari faktor domestik dan faktor pendukung lainnya di 
negara tersebut.  Pertumbuhan didukung oleh ekspor yang kuat 
dan permintaan bantuan di tengah pengendalian wabah Covid-19 
termasuk ketersedian vaksin Covid-19 (Kompas.com, 17 Juni 2021). 

Aturan dan Pengendalian 
Berawal dari dua orang Indonesia tertular Covid-19 padaMaret 

2020, dari ke hari pada Maret – awal April 2020 jumlah tertular 
semakin bertambah bahkan ada yang meninggal dunia.  Maka untuk 
mencegah meluasnya ketertularan Covid-19, pada 17 April Presiden 
Joko Widodo mengumumkan menerapkan ketentuan Pembatasan 
Sosial Berskala Besar (PSBB).  Kebijakan penerapan PSBB merujuk 
pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Karantina 
Kesehatan. Selain itu, pemerintah juga menerbitkan Peraturan 
Pemerintah (PP)  Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial 
Berskala Besar (PSBB) dalam Rangka Percepatan Penanganan 
Covid-19 dan Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2020 tentang 
Komite Penanganan Covid-19  dan Pemulihan Ekonomi Nasional. 
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Penularan Covid-19 belum juga mereda, maka selanjutnya 
pemerintah menetapkan Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan 
Masyarakat (PPKM) Jawa-Bali pada 11 Januari 2021 selama dua 
pekan dan diperpanjang satu kali.  Kemudian pemerintah 
memberlakukan PPKM Mikro sejak Februari 2021. Beberapa kali 
diperpanjang, Presiden memutuskan untuk mengambil pengetatan 
atau penebalan PPKM Mikro medio Juni 2021. Namun karena kasus 
Covid-19 belum juga mereda maka Presiden Jokowi memutuskan 
menetapkan PPKM Mikro Darurat (Tempo.co, 30 Juli 2021). 
Selanjutnya pemerintah mengeluarkan kebijakan PPKM Darurat 
Level 4,3 dan 2 Covid-19 untuk Pulau Jawa dan Bali melalui Instruksi 
Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2021.  Kebijakan PSPB, 
PPKM Mikro, PPKM Mikro Darurat sampai PPKM Darurat Level 4,3, 
dan 2 intinya adalah gubernur, bupati dan wali kota melarang setiap 
bentuk aktivitas/kegiatan yang dapat menimbulkan kerumunan 
dan proses belajar mengajar dilakukan secara daring (online) serta 
melajalankan prokes lainnya seperti memakai masker dan mencuri 
tangan.

Sanksi 
Sanksi untuk pelanggar prokes dan  kepala daera h yang 

tidak menjalankan tugas terkait pencegahan Covid-19 sudah 
tersedia. Ini tentu sesuai Azas Legalitas dalam Hukum Pidana, yang 
menyatakan, tidak ada suatu perbuatan yang dapat dipidana kecuali 
atas kekuatan undang-undang pidana yang ada sebelum perbuatan 
itu dilakukan (nullum delictum noela poena sine praevia lege poenali) 
(Hazewinkel Suringa dalam Hiariej, 2014:48).

Pertama, sanksi khusus untuk para kepala daerah sejak awal 
Covid-19 ditetapkan sebagai pandemi, maka pemerintah melalui 
Kementerian Dalam Negeri mengeluarkan Instruksi Menteri Dalam 
Negeri Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penegakkan Protokol Kesehatan 
untuk Pengendalian Penyebaran Covid-19. Poin ketiga instruksi 
tersebut menyatakan menyatakan, kepala daerah sebagai pemimpin 
tertinggi pemerintah di daerah masing-masing harus menjadi 
teladan bagi  masyarakat dalam mematuhi protokol kesehatan 
Covid-19, termasuk tidak ikut dalam kerumunan yang berpotensi 
melanggar protokol kesehatan.
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Poin keempat instruksi tersebut menyatakan 
bahwa sesuai Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 
tentang Pemerintahan Daerah, diingatkan kepada  
kepala daerah tentang kewajiban dan sanksi bagi kepala daerah 
sebagai berikut: a. Pasal 67 huruf b yang berbunyi: “menaati 
seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan”; b. Pasal 
78: (1) kepala daerah dan/ atau wakil kepala daerah berhenti 
karena: a. meninggal dunia; b. permintaan sendiri; atau c. 
diberhentikan. Pasal 78 ayat (2) kepala daerah dan/atau wakil 
kepala daerah diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat  
(1) huruf c karena: a. berakhir masa jabatannya; b. tidak dapat 
melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap 
secara  berturut-turut selama enam bulan; c. dinyatakan melanggar 
sumpah/janji jabatan kepala daerah/wakil kepala daerah; d. tidak 
melaksanakan kewajiban kepala daerah dan wakil kepala daerah 
sebagaimana  dimaksud dalam Pasal 67 huruf b; e. melanggar 
larangan bagi kepala daerah dan wakil kepala daerah sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 76 ayat (1), kecuali huruf c, huruf i, dan 
huruf j; f. melakukan perbuatan tercela; g. diberi tugas dalam 
jabatan tertentu oleh Presiden yang dilarang untuk dirangkap 
oleh ketentuan peraturan perundang-undangan; h. menggunakan 
dokumen dan/atau keterangan palsu sebagai persyaratan pada 
saat  pencalonan kepala daerah/wakil kepala daerah berdasarkan 
pembuktian dari lembaga  yang berwenang menerbitkan dokumen; 
dan/atau; i. mendapatkan sanksi pemberhentian.

Sementara, UU 23 Tahun 2014 Pasal 76 ayat (1) kepala 
daerah dan wakil kepala daerah dilarang: a. membuat keputusan 
yang secara khusus memberikan keuntungan pribadi, keluarga, 
kroni, golongan tertentu,  atau kelompok politiknya yang 
bertentangan dengan  ketentuan peraturan perundang-undangan; 
b. membuat kebijakan yang merugikan kepentingan umum dan 
meresahkan sekelompok masyarakat atau mendiskriminasikan 
warga negara dan/atau golongan masyarakat lain yang 
bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; 
d. menyalahgunakan wewenang yang menguntungkan diri  
sendiri dan/atau merugikan daerah yang dipimpin; e. melakukan 
korupsi, kolusi, dan nepotisme serta menerima uang, barang, dan/
atau jasa dari pihak lain  yang mempengaruhi keputusan atau 
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tindakan yang  akan dilakukan; f. menjadi advokat atau kuasa 
hukum dalam suatu  perkara di pengadilan selain sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 65 ayat (1) huruf e; g. menyalahgunakan 
wewenang dan melanggar  sumpah/janji jabatannya;  h. merangkap 
jabatan sebagai pejabat negara lainnya  sebagaimana ditetapkan 
dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.  

Dari ketentuan Instruksi Menteri Dalam Negeri didasari 
UU 23 / 2014 tentang Pemerintah Daerah, maka kepala daerah 
yang membuat kerumunan serta melanggar prokes lainnya masuk 
dalam ketentuan, (1) melanggar Pasal 67 huruf b yang berbunyi: 
“menaati seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan”.  (2) 
Melanggar sumpah/janji jabatan kepala daerah/wakil kepala daerah. 
(3) Membuat kebijakan yang merugikan kepentingan umum  dan 
meresahkan sekelompok masyarakat. (4) Karena itu mendapat 
sanksi pemberhentian sebagai kepala daerah.  

Kedua,  Kapolri mengeluarkan Maklumat Nomor Mak/2/
III/2020 tertanggal 19 Maret 2020 tentang Kepatuhan Terhadap 
Kebijakan Pemerintah Dalam Penanganan Penyebaran Virus 
Corona (Covid-19).  Maklumat tersebut menyatakan, untuk 
memberikan perlindungan kepada masyarakat, Polri senantiasa 
mengacu asas keselamatan rakyat merupakan hukum tertinggi 
(Salus Populi Suprema Lex Esto).  Ada enam poin yang ditekankan 
dalam Maklumat tersebut: (1) Tidak mengadakan kegiatan sosial 
kemasyarakatan yang menyebabkan berkumpulnya massa dalam 
jumlah banyak, baik di tempat umum maupun di lingkungan sendiri, 
yaitu : pertemuan sosial, budaya, keagamaan dan aliran kepercayaan 
dalam bentuk seminar, lokakarya, dan kegiatan lainnya yang sejenis; 
kegiatan konser musik, pekan raya, festival, bazar, pasar malam, 
pameran dan resepsi keluarga; kegiatan olah raga, kesenian dan jasa 
hiburan; unjuk rasa, pawai dan karnaval, serta; kegiatan lainnya 
yang sifatnya berkumpulnya massa. (2) Tetap tenang dan tidak panik 
serta lebih meningkatkan kewaspadaan di lingkungan masing-
masing dengan selalu mengikuti informasi dan imbauan resmi yang 
dikeluarkan oleh pemerintah. (3) Apabila dalam keadaan mendesak 
dan tidak dapat dihindari, kegiatan yang melibatkan banyak orang 
dilaksanakan dengan tetap menjaga jarak dan wajib mengikuti 
prosedur pemerintah terkait pencegahan penyebaran Covid-19. (4) 



229

Covid-19: Bonum atau Malum?Diskursus Sosial Humaniora
BUNGA RAMPAI

Tidak melakukan pembelian dan/atau menimbun kebutuhan bahan 
pokok maupun kebutuhan masyarakat lainnya secara berlebihan. 
(5) Tidak terpengaruh dan menyebarkan berita-berita dengan 
sumber tidak jelas yang dapat menimbulkan keresahan di tengah 
masyarakat. (6) Apabila ada informasi yang tidak jelas sumbernya 
dapat menghubungi kepolisian setempat.Sejak diterbitkannya 
Maklumat Kapolri tersebut pada Kamis 19 Maret 2020, seluruh 
personel Polri langsung menggelar patroli mengimbau warga untuk 
tidak berkerumun.

Ketiga, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Polri 
dalam menjalankan Maklumat Kapolri tersebut akan menghukum 
siapa pun yang tidak mentaati sebagai diatur dalam Pasal 212 KUHP 
berbunyi,”Diancam karena melawan pejabat dengan pidana penjara 
paling lama satu tahun empat bulan atau pidana denda paling banyak 
empat ribu lima ratus rupiah”. Selain itu, dengan Pasal 216 ayat (1) 
yang berbunyi,” Barang siapa dengan sengaja tidak menuruti perintah 
atau permintaan yang dilakukan menurut undang-undang oleh pejabat 
yang tugasnya mengawasi sesuatu, atau oleh pejabat berdasarkan 
tugasnya, demikian pula yang diberi kuasa untuk mengusut atau 
memeriksa tindak pidana; demikian pula barang siapa dengan sengaja 
mencegah, menghalang-halangi atau menggagalkan tindakan guna 
menjalankan ketentuan undang-undang yang dilakukan oleh salah 
seorang pejabat tersebut, diancam dengan pidana penjara paling lama 
empat bulan dua minggu atau pidana denda paling banyak sembilan 
ribu rupiah”.Selanjutnya dengan Pasal 218 KUHP yang berbunyi, 
”Diancam karena ikut serta perkelompokan dengan pidana penjara 
paling lama empat bulan dua minggu atau pidana denda paling banyak 
sembilan ribu rupiah”.

Keempat, UU Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah 
Penyakit Menular. Pasal 14 ayat (1) berbunyi,”Sengaja menghalangi 
pelaksanaan penanggulangan wabah diancam dengan pidana 
penjara selama-lamanya 1 tahun dan/atau denda setinggi-tingginya 
Rp 1.000.000”. Pasal 14 ayat (2) berbunyi,”Karena kealpaannya 
mengakibatkan terhalangnya pelaksanaan penanggulangan wabah 
diancam pidana kerungan selama-lamanya 6 bulan dan/atau denda 
setinggi-tingginya Rp 500.000”.
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Kelima, UU Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan 
Kesehatan. Pasal 93 berbunyi,”Setiap orang yang tidak mematuhi 
kekarantinaan kesehatan sehingga menyebabkan kedaruratan 
kesehatan masyarakat dipidana dengan pidana paling lama 1 tahun 
dan/atau denda paling banyak Rp 100.000.000”.

Ketentuan Hukum
Ketentuan pencegahan dan sanksi sudah jelas, lalu mengapa 

masih ada yang melanggar? Sebelum menjawab pertanyaan tersebut, 
penulis mengedepankan fungsi hukum. Ada banyak pakar hukum 
yang berpendapat soal fungsi hukum. Dalam tulisan ini penulis 
kutip dua pakar hukum.  Susanto (Wahyudi, 217:28), menyebut fungsi 
primer dari hukum dalam tiga pokok soal, pertama, perlindungan. 
Hukum mempunyai fungsi untuk melindungi masyarakat dari 
ancaman bahaya dan tindakan-tindakan yang merugikan yang 
datang dari sesamanya dan kelompok masyarakat, termasuk yang 
dilakukan oleh pemegang kekuasaan (pemerintah dan negara) 
dan yang datang dari luar yang ditujukan terhadap fisik, jiwa, 
kesehatan, nilai-nilai, dan hak-hak asasinya. Kedua, keadilan. Yakni 
menjaga, melindungi dan memberikan keadilan bagi seluruh rakyat. 
Ketiga, pembangunan. Hukum digunakan sebagai kendaraan baik 
dalam menentukan arah, tujuan, pelaksanaan, dan pengawasan 
pembangunan secara adil. Penggunaan hukum dalam pembangunan 
guna mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia di 
segala aspek kehidupan seperti aspek ekonomi, sosial, politik, kultur 
dan spritual. 

Selanjutnya, Lawrence Freidman (Friedman, 1976:11-18) 
menyebut lima fungsi dari sistem hukum. Pertama, sebagai sistem 
kontrol. Dengan kata lain sistem hukum berkaitan dengan perilaku 
yang mengontrol. Kedua, fungsi hukum sebagai penyelesaian 
sengketa (dispute settlement). Sistem hukum adalah agen pemecah 
konflik dan juga agen penyelesaian sengketa.  

Diketahuinya ciri-ciri kebenaran yang dikehendaki oleh 
hukum, maka dengan cepat akan terlihat apabila ada sesuatu 
perbuatan yang menyimpang dari perbuatan itu.  Ketiga, fungsi 
redistribusi (reditributive function) atau berfungsi rekayasa sosial 
(social engineering). Fungsi ini mengarahkan penggunaan hukum 
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ditentukan oleh pemerintah. Rekayasa sosial artinya hukum 
berfungsi menciptakan kondisi sosial yang baru, yaitu dengan 
peraturan-peraturan hukum yang diciptakan dan dilaksanakan, 
terjadilah perubahan sosial dari keadaan hidup yang serba terbatas 
menuju di kehidupan yang lebih baik.  Keempat, hukum berfungsi 
sebagai pemelihara sosial (social maintenance). Kelima, hukum 
berfungsi mengawasi penguasa itu sendiri. 

Dari sekian fungsi hukum yang dikemukakan dua pakar 
di atas maka yang relevan fungsi hukum terkait Covid-19 yakni, 
pertama, hukum memberikan perlindungan bagi masyarakat dari 
paparan virus yang tertular sesama manusia. Kedua, hukum berfungsi 
mengontrol baik sesama masyarakat juga antara masyarakat dan 
pemerintah. Ketiga, fungsi hukum sebagai rekayasa sosial artinya 
hukum berfungsi menciptakan kondisi sosial yang baru, yaitu dengan 
peraturan-peraturan hukum yang diciptakan dan dilaksanakan, 
terjadilah perubahan sosial dari keadaan hidup yang serba terbatas 
menuju di kehidupan yang lebih baik.  Pada fungsi hukum seperti 
inilah Presiden Jokowi mengeluarkan ketentuan Kebiasaan Baru 
atau New Normal yakni “bersahabat dengan Covid-19” dengan hidup 
menjalankan prokes.  Keempat, fungsi hukum sebagai pemelihara 
sosial (social maintenance). Kelima, hukum berfungsi mengawasi 
penguasa itu sendiri. 

Konflik Kepentingan dan Sapu yang Kotor
Lalu mengapa ada yang melanggar? Menurut penulis, 

pertama, lembaga dan aparat penegak hukum bagi para pelanggar 
Covid-19 tumpang tindih dan konflik kepentingan. Sebagaimana 
diketahui Ketua Satgas Covid-19 setiap daerah adalah kepala 
daerah itu sendiri, lalu wakilnya Kapolda atau Kapolres setempat. 
Ketika sang kepala daerah melanggar hukum (Prokes) seperti 
yang terjadi di Pulau Semau, NTT, penulis yakin Kapolda atau 
Kapolres “segan” untuk menindak. Buktinya acara itu tetap 
berlangsung dan menjadi ramai sampai sekarang. Anggota polisi 
yang hadir di tempat kejadian perkara (TKP) tidak mungkin 
berani membubarkan acara pesta yang dihadiri oleh Bupati, Wali 
Kota atau Gubernur. Apalagi kalau mereka sering akrab ria dalam 
Forum yang bernama Forum Musyawarah Pimpinan Daerah 
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Provinsi atau daerah kabupaten/kota. Kedua, rasa segan dan “rasa 
saling pengertian”. Yang memberhentikan seorang kepala daerah 
yang melanggar prokes adalah Presiden melalui Menteri Dalam 
Negeri. Penulis yakin Menteri Dalam Negeri tidak mungkin 
berani memecat atau memberi sanksi seorang kepala daerah yang 
merupakan kader dari Parpol pendukung Presiden Joko Widodo.  
Ketiga, sampai saat ini aparat penegakan hukum mulai dari hulu 
(Polri) sampai hilir (Mahkamah Agung-MA) masih sebagai “sapu 
yang kotor”. Tidak bisa dipungkiri sampai saat ini pula lembaga 
Polri dalam menegak hukum kecuali penegakan hukum terorisme 
lebih banyak mengecewakan masyarakat. Demikian juga lembaga 
Kejaksaan dan Pengadilan (hakim). Lembaga pengadilan muaranya 
di MA. 

Banyak hakim yang bersumpah sebelum memangku 
jabatannya sepertinya tidak ingat lagi akan lafalnya sumpah. Mereka 
berkubang dalam permainan kotor dan kuat tidak adanya intervensi 
di luar uang  (Todung Mulya Lubis, 2004: 113).  Karena itulah penulis 
menduga bahwa kasus Covid-19 tetap akan “didagangkan” aparat 
penegak hukum sama seperti kasus pelanggaran hukum lainnya. 
Ungkapan “hilang kambing” ketika bawa ke ranah hukum “akan 
hilang kerbau” masih berlaku sampai saat ini.  Jumat, 10 September 
2021, seorang teman pimpinan sebuah hotel di Jakarta, bercerita 
kepada penulis, ia sebagai pimpinan hotel itu harus mengeluarkan 
uang sebesar Rp 25 juta untuk seorang oknum pimpinan sebuah 
Polres agar dugaan tindak pelanggaran di hotelnya tidak diproses 
hukum. Teman ini bercerita bahwa masalahnya sepele yakni hotel 
yang dipimpinnya dipakai untuk isolasi mandiri bagi pasien Covid-19 
orang tanpa gejala (OTG). Beberapa dari pasien Covid-19 OTG ini, 
malam hari keluar hotel untuk membeli makanan dan mereka 
memakai masker. Para pasien ini ditangkap polisi, dan tindakan 
mereka keluar dari hotel untuk membeli makanan, disalahkan 
kepada pihak hotel. Dari kasus yang diceritakan teman ini, 
sebenarnya belumlah masuk ranah pidana. Pihak hotel seharusnya 
diberi teguran saja. Atau kalau mereka itu sudah masuk ranah pidana, 
diproses saja sampai tuntas, tanpa harus pihak hotel menyerahkan 
uang Rp 25 juta kepada seorang oknum. Demi kepastian hukum dan 
efek jera kepada yang lain. Tapi cerita teman di atas adalah salah 
satu contoh bahwa masih ada oknum Polri yang ambil untung dalam 
kasus Covid-19. 
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Pelanggaran Hukum Lain
Sejak awal pandemi Covid-19 ini terjadi, ada dugaan 

pelanggaran hukum lain di luar pelanggaran prokes yakni 
menyatakan positif Covid-19 orang yang sebenarnya negative 
Covid-19. Pelanggaran seperti ini diduga banyak dilakukan pihak 
rumah sakit terutama rumah sakit di Pulau Jawa. Tujuan mereka 
mengcovidkan orang yang tidak terjangkit Covid-19 adalah agar 
mendapat keuntungan secara ekonomi karena orang terkena Covid-19 
dirawat dan dibiayai oleh pemerintah (negara). Selain itu, juga 
dilakukan diduga oleh petugas kesehatan baik karena mempunyai 
kepentingan sendiri petugas kesehatan yang bersangkutan maupun 
karena pesanan dari orang lain agar seseorang yang test Covid-19 
tidak bisa maju dalam suatu acara bergengsi atau turnamen 
tertentu.  Hal seperti ini dialami seorang siswi SMA di Sulawesi 
Barat, Christina. Gadis cantik ini harus batal ikut sebagai salah satu 
anggota tim Paskibraka di Istana Negara karena dinyatakan positif 
Covid-19 ketika ditest menjelang keberangkatan ke Jakarta beberapa 
hari sebelum HUT ke-76 RI. 

Namun, ketika anak ini tes Covid-19 di tempat lain, ia 
dinyatakan negative Covid-19.  Ia diduga digagalkan oleh orang 
tertentu di Dinas Pendidikan dan Olahraga Provinsi Sulbar. Dugaan 
ini semakin kuat karena yang menggantikan Christina ke Jakarta 
bukan anggota cadangan tim Paskibraka tetapi keluarga dari 
orang yang diduga mengcovidkan Christina.  Menurut penulis, 
pelanggaran hukum dengan mengkovidkan orang tidak positif 
Covid-19 ini cukup sulit untuk menerapkan undang-undang yang 
cocok. Ingat azas legalitas dalam Hukum Pidana bahwa tidak ada 
suatu perbuatan dapat dipidana kecuali ada undang-undang uang 
mengaturnya, sebagaimana penulis sebut di atas.

Saran
Covid-19 belum pasti kapan berakhir. Saat ini muncul 

varian baru bernama varian delta. Bisa saja akan muncul varian 
baru lagi. Kalau kita tidak siap dan waspada maka akan lebih parah 
lagi. Untuk itu, penulis sarankan, pertama, Ketua Satgas Covid-19 
di setiap daerah kabupaten dan kota adalah TNI berpangkat 
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Kolonel atau Letkol yang didampingi Kapolres setempat. 
Sedangkan Kepala Satgas Covid-19 untuk tingkat Provinsi adalah 
TNI berpangkat bintang 2 dan didampingi wakilnya Kapolda 
setempat. Kenapa harus TNI dan Polri ? Karena TNI dan Polri tegas. 
Setiap anggota TNI dan Polri dididik untuk tegas kepada semua 
orang yang melanggar hukum. Bupati, Wali Kota dan Gubernur 
umumnya terbelenggu balas budi politik dengan masyarakat serta 
memelihara suara pemilih. Para pemilihnya: penjudi, pemabuk, 
pemalas. Mereka pelihara, demi suara periode berikutnya. Sebab, 
orang-orang seperti itu tidak susah dibeli karena hidup mereka 
prakmatis. Akibatnya tidak tegas, malah mengajari masyarakat 
melanggar prokes dengan berkerumun. Kedua, Presiden Joko 
Widodo sendiri harus tegas kepada semua kepada daerah yang 
melanggar prokes. Hukum dalam konteks Covid-19 jangan hanya 
tegas kepada masyarakat biasa, sementara kepala daerah yang 
seharusnya role model ketaatan terhadap hukum tetapi juga justru 
memelopori pembangkangan terhadap hukum, tidak ditindak. 
Ketiga, kepala daerah yang diberhentikan sebaiknya diganti oleh 
TNI atau Polri atau pension TNI dan Polri yang masih energik. 
Keempat, pimpinan aparat penegak hukum seperti Kapolri dan 
Jaksa Agung harus tegas kepada anak buah yang bermain dalam 
kasus Covid-19. Pihak pengawasan Mahkamah Agung (MA) harus 
memonitor dan memberikan sanksi tegas kepada para hakim yang 
“nakal”. 

Menurut Jimly Asshiddiqie (Asshiddiqie, 2012:316) secara 
umum ada dua prinsip yang biasa dipandang sangat pokok dalam 
sistem peradilan yaitu, (1) principle of judicial independence atau 
prinsip indepensi, (2) the principle of judicial impartiality atau 
prinsip ketidakberpihakan. Menurut Jimly, prinsip independensi 
harus diwujudkan dalam sikap para hakim dalam memeriksa 
dan memutus perkara yang dihadapinya. Prinsip kedua yang 
sangat penting adalah prinsip ketidakberpihakan. Dalam praktik, 
ketidakberpihakan atau impatiality itu sendiri mengandung makna 
dibutuhkannya hakim yang tidak saja berpikir secara imparsial, 
tetapi juga terlihat bekerja secara imparsial.

Dalam  The Bangalore Principles, tercantum adanya enam 
prinsip penting yang harus dijadikan pegangan bagi para hakim 
di dunia, yaitu, (1)  independensi. Independensi hakim merupakan 
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jaminan bagi tegaknya hukum dan keadilan, dan prasyarat bagi 
terwujudnya cita-cita negara hukum. (2) Ketidakberpihakan 
(impartiality principle). Ketidakberpihakan merupakan prinsip yang 
melekat dalam hakikat fungsi hakim sebagai pihak yang diharapkan 
memberikan pemecahan terhadap setiap perkara yang diajukan 
kepadanya.  (3) Integritas (integrity principle). Integritas hakim 
merupakan sikap batin hakim yang mencerminkan kebutuhan dan 
keseimbangan kepribadian setiap hakim sebagai pribadi dan sebagai 
pejabat negara dlam menjalankan tugas jabatannya. (4) Kepantasan 
dan kesopanan (propriety Principle). Kepantasan merupakan norma 
kesusilaan pribadi dan kesusilaan antar pribadi yang tercermin 
dalam perilaku setiap hakim. Sedangkan kesopanan terwujud dalam 
perilaku hormat dan tidak merendahkan orang lain dalam pergaulan 
antar pribadi, baik dalam tutur kata lisan, tulisan, atau bahasa 
tubuh, dalam bertindak, bekerja, dan bertingkah laku ataupun 
dalam bergaul dengan sesama hakim, dengan karyawan atau pihak 
yang berperkara. (5) Kesetaraan (equality principle). Merupakan 
prinsip yang menjamin perlakuan yang sama terhadap semua orang 
berdasarkan kemanusiaan yang adil dan beradab, tanpa membeda-
bedakan satu dengan yang lain atas perbedaan agama, suku, rasa, 
warna kulit, jenis kelamin, status perkawinan, kondisi fisik, status 
sosial ekonomi, umur, pandangan politik ataupun alasan-alasan 
lain yang serupa.  (6) Kecakapan dan kesaksamaan (competence and 
diligence principle), merupakan prasyarat penting dalam pelaksanaan 
peradilan yang baik dan terpercaya. Sementara itu, kesaksamaan 
merupakan sikap pribadi hakim yang menggambarkan kecermatan, 
kehati-hatian, ketelitian, ketekunan, dan kesungguhan dalam 
pelaksanaan tugas profesional hakim. 

Sementara menurut pakar Ilmu Hukum Pidana dan 
Kriminologi, Jacob Elfinus Sahetapy (Sahetap, 2008:X), mengatakan, 
moral suatu bangsa dan masa depan mental serta  integritas suatu 
bangsa ikut dibina oleh para sarjana hukum baik secara eksplisit 
maupun secara implisit. Para politisi dan birokrat bisa saja korup, 
asal para penegak hukum, khususnya hakim, jasa, polisi dan advokat 
memiliki moral dan integritas yang tinggi maka negara akan 
selamat. Dan itu kalau ada kesadaran dan rasa tanggung jawab yang 
besar terhadap etik profesi. 
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Kelima, Presiden Jokowi sebaiknya mengeluarkan Peraturan 
Presiden Pengganti Undang-Undang (Perppu) khusus untuk 
membuat ketentuan dan sanksi terkait Covid-19. Usulan yang 
disampaikan penulis poin satu sampai tiga di atas, dimasukkan 
dalam Perppu. Hal penting lain yang diatur dalam Perppu yang 
dimaksud adalah pelanggaran hukum yang mengkovidkan orang 
yang sebenarnya negative dari Covid-19. 

Kalau hukum tegas dan benar-benar ditegakkan terutama 
untuk para kepala daerah atau pejabat negara, maka Covid-19 
benar-benar sebagai “sahabat” orang Indonesia. Jadi tidak perlu lagi 
melakukan pembatasan untuk bekerja, bersekolah dan berwisata. 
Dengan demikian virus Covid-19 boleh tetap berkentayangan, tetapi 
orang Indonesia dan orang asing yang ada di Indonesia tetap sehat 
dan ekonomi tetap tumbuh. Itu baru namanya “Indonesia Tangguh”. 
Selamat!     
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BAGIAN 4 
DISKURSUS KEAGAMAAN 
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Pendahuluan
Pandemi virus Corona (Covid 19) sampai dengan akhir 

Agustus 2021 telah merenggut sebanyak 4,5 juta lebih jiwa dari total 
216 juta lebih kasus di seluruh dunia (Wikipedia Covid 19 Pandemic 
Data: 30/8/2021). Jumlah demikian tampak masih jauh dari jumlah 
korban wabah-wabah pandemi pada masa-masa sebelumnya, antara 
lain wabah Justinus mencapai 25 juta jiwa kematian, wabah Black 
Death mencapai 70-100 juta jiwa kematian dan HIV/AIDS pada 2005-
2012 mencapai 32 juta jiwa kematian (Lenox, 2020: 14-15), akan tetapi 
pandemi Covid 19 belum tuntas. Dalam aspek tertentu, pandemi 
Covid 19 mengasah nyali manusia untuk terus berjuang dengan 
kehidupannya dengan gaya baru (new normal). Dalam bidang 
agama dan keberagamaan, Covid 19 mengguncang penghayatan 
keagamaan (Lenox, 2020), mencemaskan (Rigoli, 2021), shock (Bagir, 
2020) bahkan menjadi “mati gaya” (Regus, 2020). Kendati demikian, 
peran agama tetap dituntut para penganutnya di masa pendemi. 
Mereka terus mencari solusi dan memastikan Tuhan tidak sedang 
”karantina mandiri” (Lenox, 2020:16). Dalam masa pandemi covid 
19, agama dianggap sebagai sebuah tatanan sosial yang daripadanya 
dituntut jawaban atas berbagai persoalan akibat Covid 19 (Bagir, 
2020). 

Novelist India, Arundhati Roy menyebut, “pandemic is a 
portal” (Financial Times, London: 2020). Pandemi menjadi gerbang 
perbaikan peradaban, tetapi sekaligus gerbang kemelaratan. 
Segmen agama dijadikan gerbang solidaritas universal tetapi 
sekaligus menjadi gerbang kelahiran nabi-nabi non sains. Di tengah 
perjuangannya mencari jawaban dari Tuhan, orang-orang beragama 
kerap kali menampilkan narasi-narasi ambigu, bahkan menyesatkan. 
Orang-orang beragama juga melakukan aktivitas keagamaan yang 
kontraproduktif dengan upaya-upaya penanganan pandemi. Pada 
beberapa belahan dunia termasuk di Indonesia, agama kerap kali 
menjadi penghalang upaya-upaya pencegahan Covid 19 (Schnabel 
& Schieman, 2021: 1; Knight, Dudenkov and Cheshire, 2021:1). 
Bila disingkatkan, kontestasi wacana dan tindakan keagamaan 
di Indonesia kerap kali menunjukkan tiga (3) fenomena berikut, 
yaitu pertama, simplifikasi agama pada aspek-aspek tekstual Kitab 
Suci. Teks-teks keagamaan tertentu dijadikan basis refleksi untuk 
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membenarkan diri sendiri dan atau menyalahkan pihak lain. Kedua, 
tendensi eksklusi teologis pada praktik-praktik keagamaan. Orang 
menganggap dirinya sebagai penganut agama yang benar, sebab 
itu tak segan menyebut orang lain yang berbeda sebagai lain kafir 
syirik, bid’ah dan sejenisnya. Eksklusi teologis, menampilkan watak 
“sangar” agama terhadap keragaman bangsa. Ketiga, pengabaian 
hasil riset. Keberagamaan rabun terhadap dinamika sains. Riset-
riset ilmiah dipandang “sebelah mata”, bahkan “menutup mata” 
terhadap hasil riset, terutama dari lembaga-lembaga riset bidang 
kesehatan. Alhasil, aktivitas keagamaan tertentu menjadi salah 
salah satu kluster penyebaran Covid 19. Di sini para penganut agama 
terjerumus dengan penyampaian kebenaran pseudo-sains (sains 
yang palsu).

Tulisan ini hendak menghubungkan aktivitas keagamaan 
masyarakat di era Covid 19 bertolak dari konsep berpikir Charles 
Sander Peirce yaitu belief (keyakinan), inquiry (investigasi), dan 
meaning (makna). Tampaknya, keberagamaan di tengah pandemi 
Covid 19 harus dihadapkan vis a vis dengan perangkat pencarian 
kebenaran Peirce, yakni belief (keyakinan), inquiry (investigasi) dan 
meaning (makna). Agama tidak cukup dengan hanya mengandalkan 
keyakinan, atau hanya logika saja, tetapi dibutuhkan kesinambungan 
antara keyakinan, logika dan hasil akhir yang mengubah keadaban 
publik (transformatif sosial). Dalam ketiga perangkat ini, orang-
orang beragama tidak “mati kutu” dalam interpretasi-interpretasi 
tekstual keagamaan, tetapi bersedia menguji kebenaran setiap 
informasi dan wacana melalui riset-riset ilmiah, dan akhirnya 
memperlihatkan makna (meaning) bagi perbaikan kemanusiaan. 

Gagasan Triadik Charles S. Peirce Di Tengah Kege-
lisahan Sosial

Pandemi Covid 19 adalah sebuah fakta yang menggelisahkan. 
Jika dibandingkan dengan fakta-fakta sosial yang menggelisahkan 
lainnya dalam era revolusi digital ini, pandemi Covid 19 dapat 
dipandang sebagai akar dominatif problem sosial kemasyarakatan. 
Lebih celaka lagi apabila segmen sosial lain seperti agama dan 
keagamaan, politik dan hukum dalam negara turut menjadi 
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pelecut kegelisahan sosial. Menjawab kegelisahan sosial di bidang 
keagamaan, Charles Sander Peirce, seorang filsuf dan sosiolog 
Amerika mengedepan tiga perangkat berpikir, yang satu dengan 
yang lainnya tidak dapat diabaikan. Peirce menyebut dirinya sebagai 
seorang pragmatisme, seperti juga ditulis oleh beberapa muridnya 
kemudian William James dan John Dewey, Richard Rorty, Hilary 
Putman dan Alan Malachowski (2013:1-13). Filsafat pragmatisme 
Peirce menjunjung tinggi pengetahuan berdasarkan pada manfaat. 
Aliran pragmatisme menegaskan tesis bahwa pengetahuan yang 
benar adalah pengetahuan yang membuktikan dirinya bermanfaat. 
Filsafat pragmatisme hadir untuk melawan filsafat klasik, filsafat 
abad pertengahan, dan filsafat modern yang lebih banyak 
dipengaruhi oleh gerakan renaissance, dalamnya aspek moral dan 
agama diabaikan. Pada pihak Gereja, terjadi perdebatan hebat 
tentang penemuan sains, dan bahkan menolak sains yang bersifat 
empiris pada masa Copernikus (Deely, 1994: 42-43) dan Galileo 
Galilei (Deely, 1994:61-64.; Munitz, 1981:6). Dalam studi-studi 
filsafat, teori pragmatism identik dengan Wiliam James dan John 
Dewey, iya, sebab pada masanya, Peirce tidak banyak menuliskan 
segala temuannya melalui buku-buku, kecuali traktat-traktat kuliah 
dan seminar. William James kemudian mengumpulkan tulisan 
Peirce dan berupaya merumuskan arah berpikir falsafati Peirce, 
pragmatisme, yang kemudian dipopulerkan oleh James dan Dewey 
(Munitz, 1985:16). William James adalah sahabat karib Peirce dan 
merasa bahwa teori-teori yang dikembangkannya berdasar pada 
gagasan pragmatism Peirce (James, 2010:9-11; James,1987:506).

Charles Sanders Peirce lahir di Cambridge, pada 1839. 
Dia disebut sebagai generasi pasca Kant (Munittz, 1981; Houser & 
Kloesel, 1992). Ayahnya sangat memperhatikan pendidikan Charles 
S. Peirce. Dengan kondisi pendidikan yang hebat dari masa kecil, 
Peirce tumbuh menjadi anak yang cerdas. Ia sangat tertarik dengan 
permainan teka-teki yang membutuhkan konsentrasi tinggi dan 
sejak masa kecil dia senang duduk sendirian di laboratorium kimia. 
Peirce menghabiskan pendidikannya di Universitas Harvard. 
Pendidikannya dikonsentrasikan pada filsafat dan ilmu-ilmu fisika. 
Peirce menerima gelar master of art (MA) dalam bidang Matematika 
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dan Kimia dan bekerja selama tiga tahun pada observatorium 
astronomi di universitas Harvard. Selain itu, Peirce juga memiliki 
kesibukan lain, yaitu memberikan kuliah di Universitas Johns 
Hopkins. Ia menikah dengan Marriet Melunisia Inadequases, 
seorang Feminis pertama AS, dan bersama-sama memperhatikan 
keberagamaan orang-orang pada zamannya, terutama orang-
orang dalam persekutuan Gereja Episkopal. Peirce mengalami dan 
menyaksikan satu dinamika hidup keagamaan yang ketat dan rigid, 
bersama keluarga dan orangtuanya. 

Sebagai seorang saintis, Peirce justru hidup dalam genggaman 
konservatisme gereja episkopal. Setiap otoritas keagamaan 
menawarkan kebenaran absolut dan betapa setiap kebenaran 
diklaim sebagai satu-satunya benar. Inilah dasar kegelisahan 
akademik Peirce. Kegelisahan Peirce (Munitz: 17-25; Plowright, 
2016:10-12) berdasar pada tiga hal yaitu, pertama, cara keberagamaan 
yang rigoristik; kedua, interpretasi teks keagamaan yang cenderung 
monotekstual. Ketiga, dalam hal tertentu penggunaan dalil-dalil 
keagamaan yang eksklusif justru berbenturan dengan kebenaran-
kebenaran dalam matra hidup lain seperti kultural, sosial, dan 
bahkan politik. Sebagai seorang pragmatis, Peirce menunjukkan 
bahwa setiap klaim kebenaran harus diuji melalui konsekuensi-
konsekuensi dari praktik agama dalam keberagamaan. Suatu klaim 
kebenaran belum tentu benar apabila tidak diuji dalam sebuah 
ruang yang lebih luas (publik), sebab itu teori pencarian kebenaran 
Peirce diringkas dalam tiga diksi, yaitu belief (keyakinan), inquiry 
(investigasi) dan meaning (makna). 

Keyakinan (belief)
Belief adalah sebuah pernyataan tentang dalil seseorang 

yang dijadikan pedoman untuk mendapatkan kebenaran. Peirce 
mendefinisikan belief (keyakinan) sebagai berikut:

A belief is the assertion of a proposition a person holds 
to be true; it is that upon which a person is consciously 
prepared to act in certain definite way; it marks a habit of 
mind; it is opposite of a state of doubt. (1981: 27).



244

Covid-19: Bonum atau Malum?Diskursus Sosial Humaniora
BUNGA RAMPAI

Dari pengertian tentang keyakinan di atas, Peirce 
menunjukkan empat langkah penting dalam membangun sebuah 
keyakinan yaitu dalil (proposition), penegasan (assertion), dibentuk 
dalam kebiasaan berpikir (habits of mind), dan adanya keyakinan/
keraguan (belief/doubt). Dengan kata lain, keyakinan dibentuk jika 
seorang merasa yakin dengan sebuah dalil keagamaan, dipertegas 
oleh tindakan tertentu dan dibiasakan dalam pola pikir. Keempat 
langkah di atas membingkai setiap orang beriman untuk membatasi 
pengakuannya pada hal tertentu dari agama dan keagamaan, 
sebaliknya menolak orang tertentu atas keyakinan yang dimilikinya. 
Setiap orang yang percaya akan sesuatu sebagai benar pasti akan 
bertindak dengan cara/pola-pola tertentu pula. 

Bagian pokok yang termasuk dalam belief menurut Charles 
terdiri dari, pertama, proposisi/dalil (proposition). Menurut Peirce, 
“every belief is belief in a proposition”. Setiap keyakinan selalu ada 
di dalam proposisi (berdalil), pada sesuatu yang dianggap benar. 
Pada setiap agama terutama dalam Kristen dan Islam terdapat dalil-
dalil pamungkas bagi untuk membingkai kebenaran agama. Dalam 
kekristenan, “Akulah jalan, kebenaran dan hidup. Tidak seorang 
pun yang dapat datang kepada Bapa kalau tidak melalui Aku” 
(Yoh. 14:6). Pernyataan Tuhan Yesus yang mengumumkan sebuah 
kepastian kepada para pengikutNya bahwa Dia (Yesus) merupakan 
jalan menuju kepada Bapa untuk memperoleh hidup yang kekal. 
Dalam Islam,”sesungguhnya orang-orang kafir yakni ahli kitab 
dan orang-orang musyrik akan masuk ke neraka jahaman. Mereka 
kekal di dalamnya. Mereka itu adalah seburuk-buruk makhluk (QS. 
Al Bayyinah:6). Perikop ini juga mengumumkan sebuah kepastian 
bahwa hanya orang-orang Islam sajalah yang akan masuk surga. 
sedangkan sebaik-baiknya nonMuslim, akan masuk ke neraka juga. 
Proposisi alkitabiah dan Qurani yang membentuk keyakinan para 
penganutnya. 

Kedua, assertion (penegasan). Sebuah penegasan hadir untuk 
mendukung proposisi. Penegasan mewakili sikap proposisional 
tertentu: cara merespons, sikap mental atau perilaku yang diadopsi 
sehubungan dengan proposisi tertentu. Jadi ketika seorang telah 
menyatakan sebuah proposisi berarti orang bersangkutan telah 
menegaskan dirinya untuk sepakat mendukung bahwa proposisi itu 
benar adanya. Dan ia harus taat dengan kebenaran yang dikatakannya. 
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Setiap orang harus bertanggung jawab atas kebenaran yang telah 
disampaikannya. Sebab itu tidak heran, para penganut agama dapat 
tersegregasi secara internal oleh karena pilihan dan ketegasan hati 
untuk meyakini proposisi. Mulai muncul kelompok agama yang 
disebut puritan (murni), dan yang lainnya disebut kelompok agama 
sinkretik (tidak murni). Adapula penganut agama yang fundamental 
(berhaluan kanan), kelompok agama moderat (berhaluan tengah) 
dan liberal (berhaluan kiri). Perbedaan interpretasi terhadap teks-
teks keagamaan merupakan bagian dari assertion (penegasan) 
dari keyakinan. Demikian juga tindakan keagamaan yang inklusif 
dan eksklusif merupakan asertisasi (penegasan) dari keyakinan 
keagamaan individu. Pada masa Covid 19, tidak sedikit ditemukan 
dakwah dan seruan keagamaan yang eksklusif, yakni membenarkan 
tindakan keagamaan sendiri, sebaliknya menghakimi tindakan 
keagamaan orang lain. 

Ketiga, habit of mind (membentuk kebiasaan berpikir). Menurut 
Peirce “a belief as a habit is not a momentary state of consciousness, 
like having a twinge of pain or seeing a flash of lightning. It endures 
or persists over time” (1981:29). Keyakinan sebagai sebuah kebiasaan 
bukanlah keadaan kesadaran sesaat, seperti memiliki sedikit rasa 
sakit atau melihat kilatan petir, melainkan bertahan atau berlanjut 
dari waktu ke waktu. Keyakinan akan membentuk kebiasaan 
seseorang sekaligus bisa mengubah cara pandang seseorang untuk 
berpikir yang pada akhirnya keyakinan tersebut membentuk watak 
yang mempengaruhi bagaimana seseorang melakukan tindakan. 
Sebab itu, keyakinan dilihat sebagai suatu kebiasaan yang sifatnya 
bukan sementara. Keyakinan bagaikan tusukan yang menyakitkan 
atau adanya cahaya yang menerangi dalam kegelapan. Bagi orang-
orang beragama, tindakan apapun terhadap yang lain adalah ekspresi 
keagamaan. Pelaku diyakini sebagai tanda kehadiran Allah untuk 
bertindak dengan cara tertentu, entah menolong seseorang atau 
memusnahkan, entah menghidupkan peradaban atau mematikan 
peradaban. Sejarah kekristenan telah menunjukkan hal ini pada 
masa Perang Salib, di mana Perang Salib diyakini sebagai Perang 
Suci. Perang Jihad dalam kerusuhan Poso dan Ambon juga diyakini 
sebagai Perang suci, dan seterusnya.

Kempat, doubt and belief (keraguan dan keyakinan). Menurut 
Peirce keyakinan ditandai dengan adanya penegasan/penerimaan 
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setiap proposisi, sedangkan doubt berarti mempertanyakan proposisi 
yang ada atau bahkan menolaknya. Namun bagi Peirce (1981:31), 
keraguan/doubt harus dibedakan dari ketidaktahuan (ignorantia) 
atau kurangnya kesadaran akan proposisi yang bersangkutan. 
Dalam pandangan Peirce (1981:32), doubt terdiri dari dua jenis, yaitu 
pertama, keraguan yang genuine (asli, alamiah) dan kedua, keraguan 
artifisial (non alamiah/keraguan yang dibuat-buat), seperti yang 
pernah dilakukan oleh Descartes. Keraguan genuine adalah keraguan 
terhadap sesuatu yang patut diragukan. Peirce menganggap ada 
sesuatu yang tidak perlu diragukan kebenarannya sehingga di 
balik metode keraguan Peirce terdapat keyakinan yang tidak dapat 
diabaikan. Dengan kata lain, memang ada beberapa hal yang sudah 
pasti diyakini dan tidak boleh diragukan lagi kebenarannya oleh akal 
sehat manusia. Perbedaan keduanya ditentukan oleh bagaimana 
pengaruhnya terhadap pembentukan perilaku dan kebiasaan. Bagi 
Peirce (Deely, 1994:1827), belief dan doubt berkaitan erat dengan 
diskusi-diskusi tentang kebenaran dalam agama dan etika. Ketika 
seseorang merasa ragu, maka orang bersangkutan mempunyai 
perilaku yang tidak membentuknya sebagai suatu kebiasaan 
tertentu, berbeda dengan orang yang yakin. Dalam era Covid 19, 
tidak jarang ditemukan keraguan sana sini, tetapi diimbangi dengan 
keyakinan pada kekuatan Tuhan untuk mengubah hati banyak orang 
pada solidaritas semesta.

Investigasi (investigation)
Agama tidak cukup hanya menjadi domain keyakinan, 

akan tetapi harus menjadi domain logika dan rasionalitas publik. 
Santo Anselmus Canterbury (1033-1109) menegaskan tesis Credo ut 
intelligam, intelligo ut credam (Saya percaya supaya saya mengerti, 
sebaliknya saya mengerti supaya saya percaya). Santo Anselmus 
(1998:5-104) sebagai seorang filsuf berusaha menyadarkan orang-
orang beragama (Kristen) melalui kekuatan akal, ratio, namun 
tetap berpendirian bahwa iman (keyakinan) adalah prasyaratnya. 
Keyakinan seseorang kepada Tuhan membantunya menemukan 
pengetahuan tentang Tuhan dan segala ciptaanNya. Hanya dengan 
percaya kepada Tuhan, seseorang dibantu untuk memahami segala 
sesuatu yang telah diciptakan. Sebagai seorang teolog, Anselmus 
mengarahkan pembacanya untuk pertama-tama menaruh 
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kepercayaan kepada Tuhan. Setiap individu mengakui terlebih 
dahulu adanya kebenaran absolut (Tuhan), yaitu sebuah kebenaran 
yang tertinggi, dari mana kebenaran-kebenaran lain berpartisipasi. 
Anselmus mengedepankan keyakinan lebih tinggi daripada 
rasionalitas manusia dan reason dari segala sesuatu. Namun tidak 
diharapkan keyakinan membuat seseorang menjadi tidak mengenal 
rasionalitas. Sebaliknya, intelligo ut credam, saya mengerti supaya 
saya percaya. Dengan kekuatan ratio, Anselmus merasionalisasi 
keberadaan Tuhan. Dengan demikian, Anselmus berupaya menjaga 
kesinambungan antara keyakinan dan rasionalitas. Logika harus 
membimbing seseorang untuk mengerti dan memahami apa yang 
diyakini. Hal ini tidak menutup kemungkinan dimana daya nalar 
seseorang justru membuatnya semakin tidak percaya atau tidak 
yakin, meragukan sesuatu yang diyakini, mengingat perangkat-
perangkat penyelidikan rasional yang berbeda-beda dan multi 
standar. Namun mengatakan bahwa Tuhan tidak ada adalah sebuah 
kontradiksi dalam pengertian, sebab.

Peirce (1981:43) menggunakan istilah investigation 
(investigasi), dengan dua perangkat utama, penemuan ilmiah (inquiry) 
dan penalaran (reasoning). Yang pertama mengarahkan kita untuk 
mendiskusikan hakikat realitas, sedangkan yang kedua menuntut 
kita untuk menemukan alasan rasional mengapa kita meyakini dan 
untuk apa kita meyakini sesuatu. Untuk kepentingan investigasi, 
maka dalam penelitian agama-agama sejak 1970-an entitas agama 
dihubungkan dengan disiplin keilmuan lainnya seperti sosiologi, 
antropologi, sejarah, fenomenologi politik dan seterusnya. Keyakinan 
yang benar akan realitas dapat diperoleh melalui metode investigasi 
dengan teknik observasi (observation), penalaran (reasoning), dan 
kesimpulan atas dasar interpretasi (a process of interpretation). 
Menurut Peirce (1981:44), metode penyelidikan memperkuat apa 
yang diyakini sebagai benar. Dengan demikian, kebenaran dipahami 
sebagai produk dari proses pencarian, pengujian dan interpretasi 
yang dilakukan secara kontinu terhadap realitas. 

Menjaga sisi simetris antara agama dengan rasionalitas 
publik telah menjadi bagian penting dalam para ilmuwan di bidang 
keagamaan di Indonesia. Sejak Soekarno, ditegaskan tentang 
pentingnya perangkat rasionalitas pada agama, tanpa mengabaikan 
esensi ilahiah agama an sich. Rasionalitas membimbing agama 
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pada watak keberagamaan yang inklusif. Daya jelajah akal 
sehat memungkinkan interpretasi-interpretasi baru menuju 
kontekstualisasi teks keagamaan, sehingga esensi agama menyapa 
semua bahasa dan budaya lokal. Presiden Soekarno dalam pidatonya 
mengatakan, “Kalau jadi Kristen, jangan jadi orang Yahudi, Kalau 
jadi Islam, jangan jadi orang Arab, dan Kalau jadi Hindu, jangan 
jadi orang India”. Soekarno menegaskan sebuah imperasi wawasan 
nusantara bagi rakyat Indonesia: “tetaplah jadi orang nusantara 
dengan adat-budaya nusantara yang kaya raya ini”.  Pidato Soekarno 
ini kemudian dianasir secara kreatif oleh beberapa cendekiawan 
dan ilmuwan ternama Indonesia antara lain Nurcholish Madjid 
(Cak Nur), Abdurrahman Wahid (Gus Dur), dan beberapa 
organisasi-organisasi keagamaan seperti Nahdlatul Ulama (NU) 
dan Muhammadiyah dengan konsep-konsep keagamaan (Islam) 
yang inklusif dan kultural. Cak Nur (2019:661-668) menggunakan 
tiga perangkat dasar untuk mengalasi dinamika keberagamaan di 
Indonesia, yaitu, 1) agama yang terpaut dengan dimensi intelektual; 
2) agama yang terpaut dengan dimensi kultural dan 3) agama yang 
terpaut dengan dimensi artistik/estetik. Agama di sini dipandang 
sebagai satu rangkaian siklis antara keyakinan (belief), akal sehat 
(rationality), dan kelembutan/keramahan. Masa pandemi Covid 19 
adalah masa-masa di mana rasa keberagamaan manusia ditantang 
untuk menjaga keseimbangan antara dinamika keyakinan dan 
rasionalitas. Seruan para tokoh agama untuk melantunkan doa 
di tengah-tengah pandemi sambil menjunjung tinggi protokol 
kesehatan sebagaimana dianjurkan para peneliti bidang kesehatan 
adalah gambaran bagaimana agama dapat hidup berdampingan 
dengan sains, sebaliknya, para tokoh agama yang tidak mau tahu 
dengan riset dan protokol kesehatan pada perayaan-perayaan 
keagamaan layak disebut sebagai produsen pseudo-sains (sains 
palsu), yang dapat mencelakakan satu generasi atau satu komunitas 
agama. 

Meaning (Makna)
Teori makna Peirce mengarahkan individu pada sebuah 

logika yang sehat untuk memandu riset. Bagi Peirce, mencapai 
kejelasan argumentasi adalah kondisi dasar yang harus dipenuhi jika 
kebenaran menjadi ketertarikan utama seseorang. Setiap individu 
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tidak dapat meraih kebenaran jika ia tidak memiliki gagasan tentang 
ide-ide atau keyakinan-keyakinan. Sebab itu bagi Peirce, teori 
makna merupakan bagian penting dari logika investigasi (Munitz, 
1981:48; Plowright, 2016: 51-52). Agama harus menghadirkan 
karakteristik problem solving adalah tujuan dari teori Makna Peirce, 
sebagai rangkaian yang tak terpisahkan antara keyakinan, logika 
dan kebermaknaan bagi keadaban publik. Teori Makna sangat 
menekankan urgensi penggunaan logika dalam membimbing 
investigasi. Syarat dari kebenaran adalah faedah atau manfaat. Suatu 
teori dianggap benar oleh penganut pragmatisme apabila kebenaran 
merupakan hasil dari sebuah investigasi, antara lain berupa metode 
bagaimana memahami ide dengan jelas. Satu hal penting yang harus 
diketahui bila berbicara tentang teori makna adalah klarifikasi 
konsep-konsep intelektual (The clarification of intellectual concept) 
sebagaimana yang terjadi pada postulat-postulat keyakinan. Konsep 
harus digunakan dalam pernyataan keyakinan apapun. 

Metode pragmatis Peirce dipakai untuk menjelaskan makna 
(meaning) ide-ide untuk kebutuhan praktis, namun setiap individu 
dituntut untuk tidak menggunakan konsep-konsep yang subjektif 
dan introspektif semata, melainkan pada praksis operasional, yang 
dapat diterima semua masyarakat dan memiliki kontribusi sosial. 
Bagi Peirce (Munitz, 1981:50) seorang tidak dapat menentukan arti 
sebuah konsep/ide dalam keterisolasian. Makna sebuah konsep 
tidak melulu dari dan untuk diri individu, sebaliknya, terbuka 
bagi banyak orang. Setiap individu dapat menunjukkan suatu 
keyakinan kepada orang lain bahwa konsep-konsep yang digunakan 
bermakna bagi semua orang. Dengan kata lain, orang lain mendapat 
pembenaran atas konsep dari apa yang kita tunjukkan di hadapan 
mereka. Selanjutnya standar kebenaran dari satu konsep terletak 
pada hasilnya. Evaluasi atas praksis keyakinan kita dalam ruang 
publik merupakan hasil yang didapat apakah konsep/ide-ide kita 
bermakna konstruktif atau destruktif bagi orang lain. Sebuah konsep 
mendapat kejelasan maknanya dalam ruang publik. Konsep dapat 
dijadikan pegangan bagi semua orang jika membantu kebaikan 
bersama, sebaliknya, konsep dan keyakinan-keyakinan yang kita 
tunjukkan akan diabaikan jika ternyata merusakan individu atau 
kelompok sosial. Jadi bagi Peirce, setiap ide dan keyakinan diperiksa 
dengan akal sehat, namun kebenaran sebuah konsep yang logis 
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diukur dalam konsekuensi-konsekuensinya dalam realitas sosial. 
Inti (core) dari teori makna Peirce terletak dalam hal ini.

Dalam perkembangannya, pragmatisme lebih merupakan 
suatu usaha untuk menyatukan ilmu pengetahuan dan filsafat 
agar filsafat menjadi ilmiah dan berguna bagi kehidupan praktis 
manusia. Sehubungan dengan usaha tersebut pragmatisme akhirnya 
berkembang menjadi suatu metode untuk memecahkan berbagai 
perdebatan filosofis metafisik yang tiada henti-hentinya dengan 
cara memberi konsekuensi praktis dari setiap konsep, gagasan dan 
pendirian yang dianut oleh masing-masing pihak (bdk Muhadjir, 
2015:115). Jadi setiap postulat pada keyakinan dan premis-premis 
logika diarahkan kepada kemanfaatan yang lebih besar bagi publik. 
Teori makna Peirce ditujukan untuk menjaga keselarasan antara 
aspek idealis dan empiris, namun sekaligus berkarakter transformatif 
bagi realitas sosial. Sebab tidak keyakinan (dalil) sejalan dengan 
ratio, tetapi juga tidak semua yang rasional berimplikasi positif. 

Tinjauan Gagasan Triadik Peirce
Filsafat pragmatisme akhirnya diketahui sebagai paduan 

metodologi berpikir tiga pemikir besar Amerika Serikat, yaitu 
Charles Sander Peirce, William James dan John Dewey. Mereka hidup 
dalam rentang usia yang tidak terlalu jauh, Charles S. Peirce (1839-
1914), W. James (1842-1909), John Dewey (1859-1952). Walaupun James 
wafat beberapa tahun sebelum Peirce, teori-teori pragmatisme yang 
dikenal hingga era kontemporer adalah teori-teori pragmatisme 
William James dan John Dewey.  Namun James sendiri tidak pernah 
merasa diri sebagai pendiri pragmatisme. James adalah kawan dekat 
Peirce, dan menyadari bahwa sistem pemikiran pragmatisme James 
dimulai oleh Peirce. Toh pada 1898, James memberikan penghargaan 
kepada Peirce sebagai peletak dasar pragmatisme (James,2000:17; 
Munitz, 1981:15). Gagasan triadik Peirce merupakan kontinuitas 
gagasan-gagasan para filsuf idealisme (Aristoteles), empirisme 
(Hume) dan kritisisme (Kant) (Plowright, 2016:77-78). Namun 
demikian, Pragmatisme Peirce lebih mendasarkan kebenaran 
bukan hanya pada rasio atau hanya pada realitas empirik melainkan 
paduan keyakinan, perangkat logika dan makna bagi kehidupan. 
Bagi penganut aliran pragmatisme, terdapat dua hal penting yang 
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diperhatikan untuk melakukan tindakan praktis, yaitu pertama, 
ide, keyakinan yang mendasari keputusan yang harus diambil 
untuk melakukan tindakan tertentu; kedua, tujuan dari tindakan 
itu sendiri. Keduanya tidak dapat dipisahkan dan merupakan satu 
paket tunggal, sebab itu, kebenaran pengetahuan bersumber pada 2 
fakta sekaligus yakni apriori dan aposteriori.

Di samping itu, gagasan triadik Peirce menunjukkan juga 
kegagalan dirinya untuk menunjukkan gagasan metafisik. Peirce 
adalah seorang jemaat Gereja Episkopal yang taat. Dia berusaha 
menerjemahkan seluruh karakteristik pemikirannya dalam kategori 
triadik, karena keyakinannya pada Trinitas. Ia membagi kebenaran 
menjadi dua (2) yaitu kebenaran transendental (transcendental 
truth) dan kebenaran kompleks (complex truth). Sepertinya, Peirce 
menempatkan dirinya untuk tidak memasuki wilayah teologis-
dogmatis. Sebab jika demikian, bagaimana mungkin ia dapat meneliti 
paham teologis dalam konsep triadiknya: belief, inquiry and meaning 
(Hookway, 2004:120). Jadi logika ilmiah yang termaktub dalam 
teori Triadik Peirce ternyata juga tidak cukup untuk menjelaskan 
segala universum metafisik dalam era kontemporer. Selain itu, 
gagasan pragmatisme Peirce jika tidak diselidiki dengan baik akan 
menjerumuskan orang pada penghayatan agama dan keagamaan 
yang pragmatis (yang penting tindakan keagamaan berguna bagi 
sesama), padahal masih terdapat aspek lain dari keagamaan yang 
tidak terkatakan (unspeakabled) dan penuh misteri. Kendatipun 
demikian, Peirce telah mendudukan posisi agama pada tempat yang 
kurang lebih seimbang dan sejalan dengan kegelisahan-kegelisahan 
sosial masyarakat pada segala zaman. Agama dan keberagamaan 
diarahkan agar tidak monoeksisten. Agama harus terus menerus 
direfleksikan dan dipadukan dengan aspek sosial lainnya seperti 
ekonomi, sosiologi, sejarah, politik, dan budaya masyarakat. 

Implikasi Pemikiran Peirce Bagi Agama pada Masa 
Pandemi Covid 19

Pemikiran Peirce mengarahkan kita pada dinamika agama 
dan keagamaan yang bergerak triadik antara keyakinan (belief), riset/
investigasi (inquiry), dan makna (meaning). Tentu saja tidak semua 
keyakinan mesti diselidiki dengan riset dan investigasi ilmiah. Teori 
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pencarian kebenaran Peirce dipakai dalam studi agama agar agama 
tidak melulu berpikir tentang kesalehan individual/komunitas agama 
tertentu, tanpa memperhitungkan rasionalitas publik, apalagi jika 
agama menjadi sumber aksi-aksi destruktif belaka (Peirce, 1992:86; 
Ward, 2009:73-100). Sebaliknya agama pada masa pandemi tetap 
hadir sebagai salah satu fokus coping (religious coping) masyarakat 
di tengah pandemi, yakni mengatasi situasi stress karena Covid 19 
dengan cara menjalankan ritual keagamaan (Belavich & Pargament, 
2002:13). Selain itu, Coping religius menunjukkan bahwa agama 
menjadi sebuah panggung sukacita ketika sebagian masyarakat 
merasakan suasana kesepian (loneliness) akibat isolasi mandiri 
(isoman). 

Strategi coping spiritual, yang menjadi domain agama, 
membantu masyarakat agar dalam situasi isolasi mandiri, mereka 
tetap merasa memiliki sumber penghiburan, kedamaian dan 
kekuatan dari Allah diyakini (Yildirim, Kizilgezit, Secer, et.al, 
2021:2371;). Dengan demikian, agama turut berpartisipasi dalam 
ikhtiar pembangunan keadaban baru. Pandemi sungguh menjadi 
gerbang baru (a new portal) menuju peradaban-peradaban baru. 
Seperti Arundhati di India, Paul Tillich (1959:42) tidak menampik 
eksistensi agama sebagai substansi dari peradaban dan budaya (the 
substance of civilization and culture). Sebagai salah satu episentrum 
peradaban dan budaya, agama mengambil bagian dalam misi 
transformatif individual dan sosial, lokal maupun global pada masa 
pandemi covid 19. Karena itu, temuan penting dari pemikiran 
pragmatisme Peirce ini adalah bahwa agama hadir sebagai agen 
transformasi sosial. Pada masa pandemi Covid 19, agama-agama 
didesak untuk menunjukkan tindakan-tindakan keagamaan yang 
transformatif. Wajah agama yang transformatif diperincikan dalam 
uraian-uraian berikut.

Pentahtaan Konsep Universal
Bagi seorang Pragmatisme, seperti Peirce, James dan Dewey, 

agama memiliki dalam dirinya konsep-konsep universal. 

On pragmatic principles we can not reject any hypothesis 
if consequences useful to life flow from it. Universal 
conceptions, as things to take account of, may be as real 
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for pragmatism as particular sensations are. They have, 
indeed, no meaning and no reality if they have no use. But 
if they have any use they have that amount of meaning. 
And the meaning will be true if the use squares well with 
life’s other uses (James, 2000:40).

Seorang pragmatis, tidak akan menolak hipotesis apapun, 
apabila konsekuensi yang bermanfaat bagi realita sosial mengalir 
daripadanya. Konsep yang universal membawa pengaruh positif 
bagi banyak orang dalam segala identitas. Agama dituntut untuk 
menampilkan konsep-konsep yang universal, yang daripadanya 
semua penganut dapat bekerja untuk dirinya dan komunitas 
universal. Peirce menyebut konsep universal agama-agama 
terwujud aksi kepedulian humanistik (Munitz, 1981:16). Kepedulian 
humanistik dipandang sebagai aspek yang konstitutif dari agama 
dan keberagamaan.  Dengan kata lain, makna dari sebuah agama 
menurut seorang penganut pragmatism terletak pada pentahtaan 
nilai-nilai universal yang terpancar dari doktrin-doktrin atau 
dalil-dalil keagamaan. Dalam era pandemi Covid 19, kepedulian 
humanistik tampak dalam kegiatan-kegiatan solidaritas. Solidaritas 
beyond identitas menjadi keniscayaan pada masa pandemi. 

Pandemi mengarahkan agama-agama untuk membangun 
sebuah jaringan sosial keagamaan yang baru menuju transformasi 
sosial (Widianto, Perguna, Thoriqutiyas & Hasanah, 2020:151-
155). Orang berani meninggalkan identitas agama dan etnik, 
yang penting sehat dan selamat dari paparan Covid 19 (Haryadi & 
Malitasari 2020:54-74). Paus Fransiskus (Vatican News:29/3/2020) 
dalam homili hariannya di Kapel Santa Marta selalu menunjukkan 
bagaimana gereja solider dan dekat dengan mereka yang menderita 
pandemi Covid 19. Paus berkata, ”many people are weeping. We too, 
from our hearts, accompany them. It wouldn’t do us any harm to weep 
a bit as our Lord wept for all of His people”. Paus mengajak gereja 
untuk menemui dan menemani mereka yang sedang menangis 
karena pandemi. Tidak ada salahnya jika menangis sebentar bersama 
mereka, sebagaimana Tuhan menangisi umatNya. Panggilan kepada 
solidaritas universal dalam agama-agama (Kristen dan Islam) dimulai 
dari ruang-ruang doa menuju ruang-ruang publik. Berdoa tetapi 
sekaligus menyerahkan zakat, infak, derma (sedekah). Sedekah 
(derma) diserahkan bukan hanya untuk orang-orang seagama 
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atau satu keyakinan saja akan tetapi ditujukan kepada semua 
mereka yang terpapar Covid 19, terutama individu dan keluarga 
yang menjadi korban keganasan Covid 19, apapun identitas sosial 
mereka (bdk. Ma’ruf, 2020). Bantuan solidaritas ditujukan terutama 
kepada orang-orang yang “kurang mampu” secara politik, ekonomi, 
sosial budaya. Pada masa pandemi, ditemukan pula begitu banyak 
relawan, yakni mereka yang secara sukarela menjadikan diri sebagai 
sarana penyalur berkah bagi sesama; ada relawan gugus tugas Covid 
19, namun ada juga ada relawan masker, relawan isoman, relawan 
vaksin dan seterusnya. Tercatat sebanyak 30.924 relawan medis (24%) 
dan non medis (76%) di Indonesia per 30 Juli 2020 berpartisipasi 
dalam upaya mempercepat penanganan Covid 19. Tak ketinggalan, 
komunitas agama masing-masing. Mereka bersepakat menjadikan 
penanganan Covid 19 sebagai salah satu emergency programme 
dari sekian banyak program-program keagamaan. Orang-orang 
beragama menjadi bagian dari tim relawan negara tetapi sekaligus 
menginisiasi pembentukan tim relawan tingkat lokal. Para relawan 
bersifat lintas sektor dan bergerak untuk lintas komunitas, dan 
lintas identitas. 

Efektivitas kinerja para relawan masih jauh melampaui aksi-
aksi dakwah, khutbah yang cenderung ke arah proselitisme seperti 
Mohammad Kace dan Yahya Waloni, Joseph Paul Zhang dan Abdul 
Somad dan beberapa penyiar agama lainnya. Ada kemarahan karena 
dakwah dan penyiaran mereka berpotensi menista agama orang lain, 
tetapi segala wacana dan kemarahan tunduk di bawah persoalan 
Covid 19. Dalam pembacaan saya, masalah-malasah proselitisasi 
melalui media-media online tetap kalah popular di bawah Covid 
19. Padahal sepanjang sejarah perjumpaan Muslim dan Kristen di 
Indonesia (Maspaitella, 2020:93), isu proselitisasi selalu menjadi isu 
yang sensitif bahkan meledak-ledak. Beberapa kegiatan solidaritas 
sebelumnya kerap kali dilabeli aroma Kristenisasi atau Islamisasi. 
Dalam kegiatan solidaritas atas nama kemanusiaan di masa bencana 
pun, aksi-aksi bantuan sosial “dicurigai” sebagai sebuah aksi 
Kristenisasi atau Islamisasi. Proselitisasi apalagi di ruang publik 
berdampak pada atmosfer tension (ketegangan) dan konflik baik 
internal maupun antar agama (Sunbulah, 2020:123-154). Berbeda 
halnya pada masa pandemi covid 19, hampir semua pihak tunduk 
di bawah isu-isu solidaritas universal, saling berbagi dan saling 
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menolong dalam kesulitan. Orang-orang beragama termotivasi 
untuk menjunjung tinggi rasionalitas publik dan bersimpati dengan 
perjuangan pemerintah untuk mencegah replikasi Covid 19 yang 
lebih besar bagi masyarakat Indonesia. Mereka mentaati nalar 
publik tetapi tanpa mengabaikan keyakinan mereka. Mereka taat 
beribadah, tetapi sekaligus disiplin menjalankan protokol kesehatan, 
sebagaimana ditetapkan pemerintah. Solidaritas lintas agama di 
musim pandemi adalah salah satu bentuk proklamasi keterbukaan 
agama terhadap ilmu-ilmu lain. Agama mengutip Abdullah (2020: 
56) tidak lagi bergerak monodisiplin, tetapi multidisiplin dan 
interdisiplin. 

Normalisasi aspek Historisitas dan Normativitas 
Agama

Menurut pandangan pragmatis, pengalaman yang dialami 
akan berubah jika realita yang dialami pun berubah. Teori pencarian 
kebenaran terus berubah. Yang paling dasar adalah dari idealisme 
menuju empirisme. Kemudian ke arah kritisisme Kant. Namun 
kemudian diperkenalkan gagasan lain, yang disebut pragmatisme. 
Filsafat pragmatisme berusaha menguji kebenaran ide-ide melalui 
konsekuensi-konsekuensi dari praktik atau pelaksanaannya. 
Jadi, kebenaran belum tentu benar apabila belum diuji. Dalam 
bidang agama dan keagamaan, ilmu-ilmu keagamaan tidak dapat 
berdiri sendiri. Agama perlu tetap diuji konsekuensi-konsekuensi 
praktisnya dalam kehidupan masyarakat. Garis pemikiran triadik 
Peirce mengajak kita untuk mempelajari agama dengan metodologi 
inklusif. Agama berkelindan antara aspek normativitas (norma-
norma, doktrin dan ajaran), dan aspek historisitas (sejarah, konteks 
yang berjalan dalam ruang dan waktu tertentu). Mohammad Amin 
Abdullah, dalam bukunya berjudul, Studi agama: Normativitas atau 
Historisitas? Menulis demikian:

Menurut telaah filsafat ilmu, hampir semua jenis kegiatan 
ilmu pengetahuan, baik natural science maupun social 
science bahkan religious sciences selalu mengalami apa 
yang disebut shifting paradigm (pergeseran gugusan 
pemikiran keilmuan). Kegiatan keilmuan selamanya 
bersifat historis karena dibangun, dirancang dan 
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dirumuskan oleh akal budi manusia yang juga bersifat 
historis (terikat oleh ruang dan waktu, perkembangan 
pemikiran dan kehidupan sosial yang mengitari penggal 
waktu tertentu).  Dengan begitu, sangat memungkinkan 
perubahan, pergeseran, perbaikan dan perumusan 
kembali. Jika tidak demikian maka kegiatan keilmuan 
akan mandeg dengan sendirinya alias statis (Abdullah, 
1996:102).

Studi agama-agama sebenarnya selalu dinamis sesuai dengan 
arus dan corak tantangan zaman yang selalu dialami oleh orang-
orang beragama. Pemikiran ini sekaligus kritik terhadap realita 
pemahaman dan penghayatan keagamaan individu/kelompok 
tertentu di Indonesia, cenderung rigoristik dan monotekstual. Studi 
agama tidak hanya fokus pada pembelajaran aspek normativitas 
dari agama, bahkan dalam gereja Katolik, aspek normativitas agama 
dipelajari dengan memperhitungkan latar dan konteks sosialnya. 
Dalam Gereja Katolik, Paus Yohanes XIII berhasil menghembuskan 
angin segar ke arah pembaharuan dalam Gereja Katolik melalui 
Konsili Vatikan II. Dalil resmi Gereja Katolik Ecclessia semper 
reformanda (Gereja senantiasa berubah) diterjemahkan dalam 
seluruh studi teologi, terutama teologi kontekstual. Kendati 
demikian, tetap tidak mudah untuk merealisasikannya. Fakultas-
fakultas keagamaan dalam dunia pendidikan pada era berubah ini 
sungguh-sungguh ditantang. Dalam konteks Indonesia, pemikiran 
Peirce dengan demikian dapat menyalakan api kesadaran tentang 
perlunya bangunan keilmuan agama yang Abdullah (2008: vii-viii) 
namakan sebagai “integratif-interkonektif ”.

Pada masa pandemi Covid 19, agama-agama semakin 
menyadari pentingnya memperhatikan paduan antara normativitas 
dan historisitas ajaran-ajaran terutama teks-teks keagamaan. 
Hal ini tampak dalam bentuk protes dan aduan-aduan dari pihak 
tertentu terhadap konten-konten keagamaan, atau media-media 
keagamaan yang mempromosikan interpretasi tekstual daripada 
kontekstual. Agama-agama terutama di Indonesia diarahkan 
agar bergerak ke arah tengah (moderat, wasatiyyah) daripada ke 
kanan (fundamental-radikalis) atau ke kiri (liberal-sekularistis). 
Pemerintah bahkan sudah menetapkan konsep keagamaan yang 



257

Covid-19: Bonum atau Malum?Diskursus Sosial Humaniora
BUNGA RAMPAI

moderat dalam rencana pembangunan jangka menengah Nasional 
(RPJMN) hingga 2025. Keseriusan pemerintah dibuktikan melalui 
pemberian hukuman kepada pihak-pihak yang memproklamasikan 
supremasi teologi secara eksklusif terutama yang merugikan pihak 
lain. Walaupun tidak mudah, tetapi harus dilakukan, sebab upaya-
upaya normalisasi aspek normativitas dan historisitas agama di 
ruang publik Indonesia selaras dengan konteks pluralitas. Pandangan 
agama dan keagamaan pun turut berubah, sekurang-kurangnya 
diadaptasikan dengan realitas sosial. Dalam masa pandemi Covid 19, 
ilmu dan pembelajaran keagamaan mau tidak mau berubah, bukan 
hanya pada media pembelajaran keagamaan tetapi konsep berpikir 
tentang keagamaan. 

Kontestasi Literasi Keagamaan
Peirce, seperti Santo Anselmus Canterbury menekankan 

penggunaan ratio, akal budi, logika dalam agama dan keagamaan. 
Penggunaan perangkat akal budi dalam keberagamaan 
dimaksudkan untuk memperkuat keyakinan individu. Kendati 
demikian, bagi Peirce, logika pada akhirnya harus diukur dalam 
konsekuensi-konsekuensinya. Dalam banyak media sosial 
ditemukan pertemuan, diskusi, pengajian baik monolog (dakwah, 
ceramah, seruan keagamaan) maupun dialog online yang terarah 
pada literasi keagamaan internal dan atau antaragama. Wajah 
agama yang transformatif dalam masa pandemi dan dalam 
masyarakat multireligius seperti Indonesia adalah agama yang 
secara kontinu mempromosi dan mentahtakan literasi keagamaan 
(Religious literacy). Rasanya literasi keagamaan kita masih kurang. 
Kita mengetahui kekristenan dengan baik, tetapi kita tidak 
sungguh-sungguh mengenal Kristus di tengah dunia kita. Kita 
mengenal saudara-saudara berbeda agama, namun belum tentu 
kita memahami dengan benar esensi ajaran dalam agama mereka. 
Alhasil, kita terjebak dalam kesalahan katakonis.  

Literasi keagamaan pertama-tama merujuk pada kuatnya 
pegangan masyarakat pada imannya masing-masing. Literasi 
keagamaan dengan demikian bergerak melingkar antara sentrifugal 
(dari spiritualitas keagamaan masing-masing menuju ruang publik) 
dan sentripetal (dari pasar, ruang publik menuju esensi spiritualitas 
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keagamaan masing-masing). Iman individual harus berani diuji 
dalam ruang publik. Berkontribusi positif dan konstruktif bagi diri 
sendiri (bonum individuum) dan juga bagi kebaikan bersama (bonum 
publicum). Iman kita punya empati dan simpati ngga? punya mutual 
trust ngga? punya tanggungjawab sosial ngga? Sepertinya, nalar 
archipelago (kepulauan) absen dari penghayatan iman kita. Literasi 
keagamaan memungkinkan kita untuk mematangkan iman kita. 
Penghayatan kita pada dalil-dalil keagamaan perlu “turun mesin”, 
terutama dalam ruang lingkup pembelajaran fak-fak keagamaan. 
Pelajaran agama dan keagamaan perlu diajarkan secara deskriptif, 
dan tidak ada yang disembunyikan. Doktrin, dogma, simbol dan 
praktik sebagai esensi dari agama perlu dipromosikan secara luas, 
agar dapat dihubungkan secara baik dengan perilaku keagamaan di 
tengah dunia. Literasi keagamaan memperkuat substansi (agama) 
dan transubstansi agama yakni keberagamaan. Dalam era pandemi 
transubstansi agama diperlukan dari semua dan untuk semua umat 
manusia. Literasi keagamaan di era covid 19 dengan demikian 
memperkuat keyakinan, mempertajam logika dan memajukan 
semua bangsa. 

Media pengembangan literasi keagamaan dapat ditemukan 
dalam format pendidikan formal, non formal dan informal. Guru 
dan peserta didik pada lembaga pendidikan formal adalah pilar 
utama literasi keagamaan setiap individu. Sebab itu, kurikulum 
pembelajaran dalam pendidikan (terutama dalam lembaga 
pendidikan keagamaan) dan fak-fak keagamaan pada lembaga 
pendidikan umum hendaknya mengandung karakteristik non 
monoreligius, akan tetapi multireligius, bukan monodisiplin 
tetapi interdisiplin. Kurikulum pendidikan keagamaan perlu 
didesain sedemikian agar para pendidik dan peserta didik dapat 
menjaga kesinambungan antara keyakinan dan rasionalitas publik, 
penggunaan logika dan implikasi sosial keagamaan bagi keadaban 
publik. Dalam forum pendidikan nonformal, sudah banyak kita 
temukan kegiatan-kegiatan literasi keagamaan baik online maupun 
offline dari lembaga-lembaga pemerhati masalah hubungan 
antaragama. Beberapa lembaga swasta yang popular dengan narasi 
lintas agama misalnya Wahid Institute (Jakarta), Maarif Institute 
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(Yogyakarta), Setara Institute (Jakarta), Leimena Institute (Surabaya), 
Interfidei Institute (Yogyakarta), Komisi Hubungan Antaragama 
(KWI Jakarta – dan pada setiap keuskupan di Indonesia) dan 
lembaga-lembaga perguruan tinggi. 

Selain pendidikan formal dan non formal, literasi 
keagamaan tampak dalam lingkup keluarga dan komunitas agama 
(pendidikan informal). Keluarga dan setiap komunitas agama 
memiliki peran yang tidak sedikit dalam ikhtiar mengembangkan 
literasi keagamaan bagi setiap anggota dan jemaat. Setiap anggota 
keluarga adalah pendidik literasi keagamaan di rumah, dan bukan 
hanya orangtua; demikian juga dalam komunitas agama, setiap 
jamaah adalah penyiar agama yang benar, dan bukan hanya para 
tokoh agama (pastor, ustad, pendeta, pandita, biksu, O Xue Shi, dan 
pengajar agama/kepercayaan lainnya). Sinergitas sekolah, tempat 
pelatihan-pelatihan dan keluarga serta komunitas agama dalam 
upaya meningkatkan literasi keagamaan tetap terus dilakukan 
terutama internal agama masing-masing.

Penghargaan Sains dan Keterbatasan Bahasa 
Agama 

Peirce menggunakan term sains dan kebenaran dalam 
arti yang lebih luas dan sempit. Dalam arti yang sempit, Peirce 
membatasi makna sains pada sains empirik (empirical science), sebab 
itu kebenaran diperoleh dari hasil investigasi sains. Sedangkan 
dalam arti luas, sains tidak hanya merujuk pada sains empiris, 
tetapi meliputi Matematika, bahkan filsafat yang telah mengalami 
reformasi (Munitz, 1981:57). Namun dalam agama-agama, diperlukan 
kehati-hatian untuk menjadikan teks-teks Kitab Suci sebagai dasar 
perbuatan sains, kecuali itu, agama harus menyadari keterbatasan 
dalil-dalilnya. Setiap agama memiliki proposisi dan penegasan 
(assertion). Kedua komponen keyakinan ini menjadi dasar glorifikasi 
setiap individu terhadap agama yang dianut. Agama berdaulat atas 
setiap keputusan dan tindakan masyarakat, iya, tetapi pada masa 
pandemi Covid 19, para penganut agama menyadari keterbatasan 
agama. Kematian adalah peristiwa yang bakal dialami setiap orang 
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termasuk para penganut agama manapun, tanpa kecuali. Hukumnya 
jelas: individu yang tidak mentaati prosedur kesehatan di masa 
pandemi, berarti siap menerima kematian. Situasi batas yang 
paling tinggi dalam hidup manusia adalah kematian. Keselamatan 
di musim pandemi Covid 19, hanya terjadi dalam dua tindakan 
penting, yaitu tetap beriman dan tetap menjunjung tinggi sains, 
yang dihasilkan dari riset-riset ilmiah. Logika dan sains bahkan akan 
mempertebal iman. Sebaliknya, iman menolong pekerjaan ratio, 
logika, sehingga produksi logika dan sains bebas dari kepentingan 
destruktif. Vaksin adalah salah satu tindakan penting untuk 
meminimalisir kemungkinan terserang virus. Vaksin adalah bukti 
dari inovasi teknologi dan merupakan buah kemenangan akal budi 
(penggunaan ratio), namun tidak semua vaksin dapat dipergunakan 
untuk kepentingan penanganan Covid 19. Covid 19 menjadi gerbang 
penemuan sains. 

Fisikawan Muslim Aljazair, yang disebut-sebut sebagai titipan 
Ibnu Rusyd di zaman kontemporer, Nidhal Guessoum (2011:236) 
menegaskan bahwa sains selalu bersifat objektif dan universal. Sains 
tidak pernah menjadi milik agama tertentu, kecuali itu, tindakan 
sains an sich punya inspirasi dalam Kitab Suci dan Quran. Hasil kerja 
sains tidak pernah terbatas pada kelompok agama tertentu, sebab itu 
tidak ada sains Katolik, tidak ada sains Islami atau sains Hindu dan 
seterusnya. Sebaliknya, penggunaan yang berlebihan ayat-ayat Kitab 
Suci, Qur’an dalam sains, dapat menyebabkan distorsi berbahaya 
baik terhadap Kitab Suci maupun sains. Dalam keIslaman, diskusi 
tentang kehadiran sains dalam Qur’an telah dibicarakan sejak para 
filsuf awal antara lain al-Kindi, Al-Biruni, Ibn Sina, Ibn Rusyd dan 
beberapa filsuf modern seperti Z. Sardar, A. Salam, Al-Farruqi, 
Nidhal Guessoum dan masih banyak lagi yang lainnya. Tulisan-
tulisan mereka menjadi dasar untuk memperkaya analisis tentang 
agama dan sains para pemikir selanjutnya. Sebaliknya dalam Gereja 
Katolik, sains dalam Kitab Suci tidak banyak dibicarakan oleh para 
saintis, kecuali ayat-ayat Kitab Suci seperti tentang “kasih” dijadikan 
inspirasi pengembangan sains di dunia. Dari zaman kuno, penekanan 
gereja pada “kasih” praktis memicu perkembangan ilmu-ilmu 
keperawatan dan rumah sakit-rumah sakit. Gereja menjadi penyedia 
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tunggal perawatan medis dan fasilitas penelitian swasta terbesar di 
dunia. Para Saintis Gereja Katolik seperti Albert Agung, R. Descartes, 
L. Pasteur, R. Bacon, Thomas Aquinas, Nicolaus Copernikus telah 
dikenal sebagai Saintis tertekemuka dalam Gereja Katolik (www.
Catholic.com; Baldini, 2009:1473). Setelah peristiwa Galileo Galilei, 
Gereja Katolik mengakui dan menghormati aktivitas-aktivitas sains 
sesuai dengan norma-norma tertentu sebagaimana tertuang dalam 
dokumen-dokumen Gereja Katolik (Katekismus Gereja Katolik).

Seperti teori pencarian kebenaran Peirce (belief, inquiry and 
meaning), Guessoum dalam menyikapi pelbagai perbedaan pandangan 
kelompok agama tentang sains dalam Kitab Suci, menyimpulkan 
bahwa klaim-klaim para ahli bahwa ada mujizat ilmiah dalam Kitab 
Suci harus ditolak. Guessoum (2011:300-303) menganjurkan dan 
mempromosikan satu tindakan penting yang harus dilakukan oleh 
agama-agama terhadap warta seputar alam semesta dalam Kitab 
Suci (agama Abrahamik), yaitu “pembacaan berlapis” terhadap ayat-
ayat Kitab Suci dengan menggunakan berbagai perangkat, termasuk 
perangkat ilmiah. Dalam masa covid 19, tampak bagaimana orang-
orang beragama tunduk di bawah temuan sains. Keyakinan pada 
agama-agama berkelindan dengan riset-riset sains. Arkoun seperti 
dikutip Baedhowi (2008: 90-103), “tidak ada agama yang sepenuhnya 
devine, terbebas dari campur tangan kepengantaraan manusia 
(human mediation)”. Teks-teks keagamaan bersifat terbuka untuk 
diperiksa dengan nalar dan dipergunakan sesuai dengan kebutuhan 
pengguna teks, yaitu masyarakat universal.

Maksud ketuhanan yang suci selalu dikomunikasikan dalam 
bahasa manusia dengan segala keterbatasannya. Sampai di sini, dan 
pada masa inipun orang-orang beragama menyadari keterbatasan 
bahasa-bahasa agama yang dianuti. Oleh karena demikian 
terbatasnya bahasa-bahasa agama, maka setiap pembicaraan selalu 
diharapkan measurable (terukur). Manusia “tidak pernah tidak 
salah”. Agama kadang kala menjadi unspeakabled (tak terkatakan) 
dan undefineabled (tak terdefinisikan). Ketuhanan dalam agama-
agama masih jauh lebih kaya, lebih luas dari segala bentuk ucapan, 
puisi, mazmur, doa yang berapi-api dari para tokoh agama. Era 
pandemi Covid 19 sekurang-kurangnya menjadi sebuah “pukulan 
telak” atas wadah intelektualitas para tokoh agama yang “merasa 
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diri’’ paling hebat dan menjadi seolah-olah bagian dari “panitia 
surga dan neraka” di dunia. Tuhan Yang Mahakuasa tidak akan 
luntur kuasaNya, dan tidak akan pernah dipenjara oleh bahasa-
bahasa keagamaan dari akal budi manusia yang terbatas. Apalagi 
menyebarkan nilai-nilai keagamaan yang tidak ramah terhadap 
perbedaan. 

Konsistensi Perilaku Sosial dengan Estetika 
Agama

Sebagai seorang penganut Kristen Episkopal, Peirce dan 
keluarganya selalu memperhitungkan keyakinan ilahiah mereka, 
di samping keyakinan falsafati. Agama itu indah. Gambar, simbol-
simbol, tata gerak, tata bicara, tata ruang, tata bahasa, tata 
busana, dan tata upacara mengekspresikan betapa agama in se 
indah (beautiful) (Peirce, 2007:307). Dalam simbol-simbol yang 
digunakan, agama mengungkap sisi kelembutan dan keindahan 
Yang Kuasa. Sebab itu, agama-agama tampak akan terus bertahan 
dan tidak akan pernah pudar karena pancaran penampilan 
artistiknya. Tindakan ibadah dalam ruang privat sekalipun terkesan 
indah, menyejukkan hati dan menentramkan kalbu. Lonceng gereja 
seburuk apapun, tetap memiliki pesan yang khas bagi umat Kristen. 
Bunyi lonceng gereja mengingatkan umat Kristen agar kembali ke 
ruang di mana Tuhan hadir. Demikian juga, lantunan adzan dari 
Masjid, se-fals apapun kedengarannya, tetap saja mengingatkan 
setiap jemaah untuk menikmati saat-saat penting bersama Allah 
SWT. Oleh karena agama itu indah, setiap penganut agama tidak 
ingin agar simbol-simbol agama mereka disalahgunakan. Bahkan, 
saking tingginya penghargaan atas simbol agama, setiap individu 
yang melakukan tindakan-tindakan menyimpang dan merugikan 
orang lain, orang melacak identitasnya sampai pada latar belakang 
agama. Raynhard Sinaga misalnya yang diduga melakukan 
kekerasan seksual di negeri Ratu Inggris(new.detik.com: 2020). Orang 
menyesalkan perbuatannya karena ternyata, Raynhard dibesarkan 
dalam keluarga Katolik tulen. Demikian juga peristiwa penolakan 
warga nonMuslim di Dusun Karet, Desa Bantul Yogyakarta melalui 
peraturan dusun (perdus) (new.detik.com: 2019). Peraturan dusun di 



263

Covid-19: Bonum atau Malum?Diskursus Sosial Humaniora
BUNGA RAMPAI

Karet menimbulkan reaksi penolakan dari masyarakat umum, sebab 
dianggap melunturkan nilai-nilai keagamaan yang pada hakikatnya 
indah dan mempesona. Dalam hal lainnya misalnya, korupsi dan 
aksi-aksi kekerasan yang dilakukan orang-orang beragama kerapkali 
mengecewakan masyarakat Indonesia yang kental dengan label, 
“masyarakat beragama”. 

Perilaku orang-orang beragama seperti di atas dipandang 
asimetris dengan dimensi estetik agama. Teori Peirce mengeritik 
realita keberagamaan yang tidak sejalan dengan makna artistik 
agama. Agama tidak hanya berurusan dengan keyakinan tetapi 
rasionalitas publik dan berorientasi problem solving (menyelesaikan 
masalah). Dimensi estetika agama membantu para penganut 
untuk menikmati kehadiran Allah yang lembut, damai dan tenang, 
yang menggembirakan dan menyembuhkan, menguatkan dan 
menyelamatkan. Agama dan keberagamaan sekali lagi adalah bagai 
dua sisi mata uang. Sisi yang satu tidak bisa mengabaikan sisi yang 
lain. Kedua sisinya sama-sama penting dalam ikhtiar pembangunan 
kemanusiaan (humanity-building). Agama tidak hanya sekadar 
estetika audio dan visual: bentuk lukisan simbol agama, lantunan 
musik, gestikulasi peribadatan, tetapi sesuatu yang lain, beyond 
estetika indrawi. Kita bisa memuji kehalusan suara para pemazmur 
di gereja, bangga dengan resonansi adzan dari kejauhan, tertegun 
dengan gestikulasi tubuh dalam masjid, sukacita dengan tari-
tarian di gereja, dan seterusnya tetapi jika tidak berimplikasi positif 
dalam keberagamaan di tengah dunia maka agama kehilangan 
aspek estetikanya dalam hidup kita. Sayang sekali, jika aspek 
estetika agama tidak tampak dalam keberagamaan kita di tengah 
masyarakat. Dimensi estetika agama harus dapat dibaca oleh 
orang lain dalam pluralitas Indonesia. Dengan demikian, perilaku 
keagamaan yang ramah dengan orang lain, jujur dan terbuka, saling 
menerima perbedaan, toleransi, solidaritas lintas etnik dan agama, 
tidak semata-mata dilakukan sekadar alasan kemanusiaan, tetapi 
karena simbol-simbol agama menginspirasi dan menuntun kita 
pada sikap dan perilaku demikian. Dimensi estetika bukan sekadar 
aksesoris dalam agama, melainkan bagian inheren dengan upaya-
upaya transformasi sosial. 
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Penutup
Seperti segmen hidup lainnya harus digerakkan dengan cara 

tertentu untuk bertahan dan tetap bermanfaat bagi segala makhluk 
lain pada masa pandemi Covid 19 ini, demikian juga halnya agama 
dan keberagamaan. Dalam era pandemi agama dan keberagamaan 
bergerak sejalan dengan rasionalitas publik. Lebih dari sekadar 
pragmatisme Peirce, agama dan keberagamaan dalam ruang privat 
dan apalagi publik tampak lebih tegas dalam prinsip dan lebih soft 
dalam tindakan. Dogma dan doktrin agama adalah prinsip-prinsip 
esensial, namun kehadiran yang lembut, ramah, sejuk dan inklusif 
tetap ditempatkan sebagai bentuk interpretasi kreatif atas doktrin-
doktrin agama. Dengan demikian, agama tetap menjadi inspirasi 
dari mana individu dapat melewati masa-masa sulit pandemi 
Covid 19. Agama tidak dapat mengabaikan sains, sebaliknya tetap 
menggandeng sains dan ilmu-ilmu lainnya. Ruang keagamaan tetap 
menjadi ruang untuk mempromosikan pentingnya berdoa, tetapi 
sekaligus menjalankan protokol kesehatan. Agama tetap menjadi 
“rumah” darimana masyarakat yakin pada penyelenggaraan 
Allah sekaligus yakin pada temuan-temuan sains, yang dapat 
dimanfaatkan bagi kebaikan bersama (public good).

Agama tidak hanya pragmatis yang merupakan paduan 
serasi antara keyakinan, logika dan makna/manfaat tetapi harus 
menjadi semakin transformatif, menggugah semua untuk berubah, 
menggerakan semua untuk terlibat dalam kegelisahan sosial, 
dan untuk membangun solidaritas kemanusiaan yang universal. 
Panggung agama mengubah emosi eksklusif menuju inklusif. 
Bergerak mengubah bukan hanya untuk komunitas agama sendiri 
tetapi juga menggugah untuk bergerak bagi semua komunitas 
manusia. Agama dan keagamaan pada masa Covid diarahkan 
untuk berkoeksistens (dapat hidup berdampingan dengan yang 
berbeda) tetapi sekaligus proeksistens (bersatu padu menyelesaikan 
persoalan-persoalan tanpa memperhitungkan SARA). Oleh 
karena itu, penganut agama perlu terus menerus disiapkan untuk 
meninggalkan paradigma monoeksisten, homogenitas, apalagi 
intrik-intrik homogenisasi di tengah rumitnya litani problem 
akibat pandemi. Peirce membantu kita untuk menjalankan agama 
dalam keberagamaan di bawah terang iman, menghargai sains dan 
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riset-riset ilmiah dalam bidang apapun serta membawa implikasi 
transformatif bagi keadaban publik.
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Pendahuluan
Dalam artikel Jabin J. Deguma, (2020), “Where is the 

Church in the Time of Covid-19 Pandemic: Preferring the Poor via 
G. Gutierrez’ Liberation” and the Catholic Church’s Social Teaching 
in the Philippine Setting”, yang dimuat di The Journal of social and 
political studies, menarasikan posisi penting gereja Katolik pada masa 
pandemi Covid-19. Titik tolak narasi ini berpijak pada gagasan dan 
semangat pelayanan kristiani mengenai keberpihakan pada orang 
miskin, terlantar, sakit dan rentan. Deguma membuat pengandaian 
kritis, bila benar semangat pelayanan kristiani ada pada gereja sebagai 
lembaga sosial religius, maka pandemi ini merupakan momentum 
yang tetap untuk mengontekstulisasikannya. Gagasan dan semangat 
untuk melayani orang-orang miskin, terlantar, sakit dan rentan 
pada masa pandemi ini, justru menjadi tantangan sekaligus peluang 
untuk membuktikan bahwa gereja sebagai lembaga sosial religius 
tidak saja hadir untuk mewartakan keselamatan yang akan datang 
(eskatologis), tetapi juga berani menawarkan keselamatan ‘sekarang’ 
dan ‘di sini’ (hic et nunc). 

Penggandaian kritis Deguma ini, mendapat penegasannya 
oleh Aina, R. (2017) dalam artikel, “Populorum Progressio’s Vision in 
an Unequal World: A Theological Ethical Evaluation from the Global 
South” pada Journal of Moral Theology. Aina menyebutkan, teologis 
etis yang dikumandangkan dalam ensiklik “Populorum Progressio” 
(perkembangan bangsa-bangsa) karya Paus Paulus VI, sebenarnya 
merupakan hasil dari evaluasi terhadap gagasan besar “option for 
the poor.” Dalam konteks pandemi ini, evaluasi ini sangat relevan, 
dibutuhkan dan semakin ditantang, ketika cukup banyak masyarakat 
yang tidak diuntungkan baik secara sosio higienik, sosio-psikologis, 
sosio-kultural, sosio ekonomis, dan bahkan sosio-politik kebijakan. 
Kerentanan akan daya tahan tubuh (imunitas), indeks kebahagiaan 
yang menurun, relasi sosial yang tidak normal akibat jaga jarak fisik 
dan sosial, rendahnya produktivitas karena aturan pembatasan 
sosial, dan kebijakan politik yang tidak berpihak, merupakan situasi 
yang tidak cukup menguntungkan untuk sejumlah masyarakat yang 
miskin, sakit dan terlantar. Padahal, sejumlah masyarakat seperti ini 
perlu mendapat perhatian lebih banyak dari para pihak, termasuk 
lembaga gereja. 
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Pilihan untuk berpihak pada kaum miskin (option for the 
poor), terlantar dan kelompok rentan bukanlah konsep asing dalam 
pemikiran sosial Katolik. Paus Yohanes XXIII telah mendeklarasikan 
bahwa tahta apostolik telah berani keluar untuk membela 
kepentingan duniawi kaum miskin, terlantar dan kelompok rentan. 
Sejarah pemikiran sosial, solidaritas dan komitmen yang kuat dari 
Gereja Katolik terhadap permasalahan sosial kemanusiaan sudah 
tertoreh jelas dalam sejarah munculnya Ajaran Sosial Gereja (ASG). 
ASG ‘Rerum Novarum’ Leo XIII yang menginspirasi lahirnya berbagai 
ensiklik dari paus-paus berikutnya, selalu membahas topik-topik 
yang berkaitan dimensi keterpurukan manusia di zaman ini. Paul 
VI dalam ‘Populorum Progressio’ menyerukan langkah-langkah 
internasional yang terkoordinasi untuk meringankan seluruh negara 
dari masalah kemiskinan dan keterlantaran. Perasaan kolektif yang 
apatis dan tidak peduli terhadap sesama yang menderita, telah 
dikutuk oleh Paul VI sebagai ‘penyakit dunia’. Paul VI mengatakan 
bahwa dunia sakit dengan penyakit karena kurangnya persaudaraan 
dan kepeduliaan personal-sosial di antara individu dan masyarakat 
(Aina, 2017). Untuk itu, harus ada kebangkitan kembali rasa kasih 
sayang dan empati kristinai terhadap orang miskin, terlantar dan 
kaum rentan. Tidak cukup hanya mengakui fakta dan keberadaan 
kemiskinan yang ada di sekitar lingkungan, tetapi lebih penting 
adalah bertindak untuk memberi bantuan dan pelayanan sosial 
yang nyata. 

Dengan kepedulian nyata (caring) melalui kegiatan 
pelayanan sosial selama masa pandemi Covid-19 ini, Gereja Katolik 
semakin menyadari bahwa upaya mengatasi dan menangani 
masalah kesejahteraan masyarakat sama pentingnya dengan kotbah/
renungan tentang keselamatan surgawi dan upaya menobatkan 
orang berdosa. Hal ini bertolak dari dalil teologis yang menegaskan 
bahwa, kesejahteraan tubuh memiliki kaitan yang erat dengan 
keselamatan jiwa manusia. Menurut Gregorius Agung dalam konsep 
pemeliharaan jiwa (cura animarum), tubuh merupakan rumah dari 
jiwa. Manusia adalah tubuh yang berjiwa. Manusia merupakan 
kesatuan yang utuh dari jiwa dan tubuh. Pemeliharaan terhadap 
tubuh bermakna penjagaan terhadap jiwa. Jiwa yang bahagia 
terdapat dalam tubuh yang sejahtera. Jika tubuh tidak sejahtera, 
maka jiwa juga ikut tidak sejahtera, dan pada saatnya dia akan 
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meninggalkan tubuh. Sebagaimana Yesus telah hadir di dunia 
sebagai tabib yang bisa memberi makan kepada mereka yang lapar, 
begitu pula dengan kehadiran Gereja di tengah umat. Gereja dengan 
berbagai bentuk manifesto pelayanannya harus bisa hadir sebagai 
tabib yang menghidupkan dan menyembuhkan. 

Pada masa pandemi Covid-19, reksa diakonia Gereja 
Katolik selalu ditantang untuk bertransformasi dalam menjawab 
dan menyikapi berbagai problem patogenesis yang terjadi di 
masyarakat/umat (Tapung, 2020). Pandemi Covid-19 merupakan 
salah satu problem kesehatan, yang tentu menuntut kehadiran 
Gereja secara nyata di tengah dunia saat ini. Gereja harus bisa 
memberi jaminan kepada umatnya tentang kualitas kesehatan, 
kesejahteraan dan kebahagiaan manusia. Sebab, di mana-mana, 
asumsi teologi kontekstual mengedepankan tentang pemahaman 
bahwa keselamatan dan pembebasan ‘sekarang’ dan ‘di sini’ menjadi 
takaran untuk keselamatan dan pembebasan yang akan datang 
(eskatologis). Dengan demikian, Gereja Katolik sekali lagi perlu 
menyadari bahwa keterlibatannya dalam mengatasi dan menangani 
masalah kesehatan masyarakat sangat urgen dan mendesak. Urgensi 
dan kemendesakannya, tentu dikaji berdasarkan pada semakin 
banyaknya prevalensi penyakit yang menyerang masyarakat/umat, 
dalam bentuk penyakit menular, penyakit tidak menular, penyakit 
mental dan penyakit sosial. Munculnya berbagai bentuk penyakit 
ini, seperti Covid-19, sudah pasti tidak terlepas dari pertumbuhan 
dan perkembangan peradaban manusia modern, yang berpengaruh 
pada gaya hidup, pola konsumsi dan perilaku hidup sehat dan bersih 
(PHBS). Gaya hidup, pola konsumsi dan perilaku hidup sehat dan 
bersih menjadi variabel-variabel yang cukup dominan memengaruhi 
tinggi dan banyaknya prevalensi penyakit tersebut. Tinggi dan 
banyaknya jenis-jenis penyakit tersebut, sudah jelas membuat 
hidup masyarakat sengsara, frustrasi, miskin, dan bisa berujung 
pada kematian yang sia-sia. Berdasarkan pada kajian terhadap 
variabel-variabel yang berpengaruh tadi, Gereja perlu mengalami 
transformasi ketika berdiakonia dalam  bidang kesehatan, dengan 
beralih dari hanya sekedar seruan dan gagasan moral dalam kotbah, 
renungan dan surat gembala, menuju pada aktivitas-aktivitas 
praksis seperti promosi, edukasi, literasi, kurasi, rehabilitasi, dan 
pengadaan fasilitas kesehatan (Faskes). Namun dari semua kegiatan 
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di atas, yang lebih efektif dan efisien adalah skema-skema kegiatan 
yang bersifat promotif, edukatif dan literatif. Sebab, selain kegiatan 
ini mudah dan murah, juga mencerdaskan masyarakat tentang 
pentingnya menghargai kehidupan secara lebih manusiawi dan 
bermartabat. Pelayanan sosial karitatif Gereja Katolik pada masa 
pandemi ini akan semakin berarti dan bermakna saat masyarakat/
umat menyadari bahwa hidup yang berkualitas di dunia menjadi 
jembatan yang teramat penting untuk meraih kebahagiaan di 
akhirat kelak.

Posko OiC: Kehadiran, Koordinasi dan 
Cara Kerja 

Sebagai lembaga sosial religius, Gereja Keuskupan Ruteng 
tidak menutup mata pada permasalahan yang mendera umatnya, 
termasuk saat berada dalam situasi pandemi Covid-19. Selain 
menjadi masalah global dan nasional, pandemi Covid-19 merupakan 
bencana non-alam yang turut berdampak pada kehidupan lokal 
umat/masyarakat di keuskupan Ruteng. Merespon pandemi 
ini, pada 21 Maret 2020, Uskup Ruteng, Mgr. Siprianus Hormat,  
mengeluarkan Instruksi Pastoral No. 001/I.1/III/2020 tentang 
penanganan Covid-19 di wilayah Gereja Keuskupan Ruteng. Pada 
22 Maret 2020, Instruksi Pastoral ini disebarkan ke Paroki-Paroki di 
seluruh Keuskupan Ruteng di wilayah Manggarai Raya (Manggarai, 
Manggarai Timur dan Manggarai Barat). (https://www.hidupkatolik.
com/2020/05/27/45332/keuskupan-ruteng-membentuk-lembaga-
gugus-tugas-tanggap-covid-19/)

Bertolak dari kepedulian dan tanggung jawab moral sosial 
kemanusiaan, serta melaksanakan Instruksi Pastoral Uskup Ruteng 
ini, pada 20 Maret 2020, dibentuklah posko Tanggap Covid-19 yang 
namanya diangkat dari ungkapan bahasa Latin, “Omnia In Caritate” 
(Lakukan semua dalam kasih). Nama posko ini diambil dari motto 
tahbisan (pelantikan) uskup Ruteng Siprianus Hormat pada 19 
Maret 2020 di Ruteng, Manggarai (https://ekorantt.com/2020/03/29/
keuskupan-ruteng-bentuk-tim-aksi-bantuan-covid-19/). Yang 
menjadi semangat dasar pembentukan posko ini adalah pelayanan 
sosial karitatif. Pelayanan sosial karitatif ini dilakukan dalam dua 
bentuk: (1) Upaya penanganan dan pencegahan penyebaran Covid-19 
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dengan berbagai upaya promosi dan edukasi kesehatan kepada 
masyarakat Manggarai Raya; (2) upaya memperhatikan kelompok 
rentan/berisiko (vulnerable groups) dengan memberi bantuan sosial 
dalam bentuk sembilan bahan pokok (sembako), seperti beras, 
minyak goreng, telur, gula, sabun, kacang ijo, susu, dan vitamin 
serta masker.

Semangat dasar pendirian posko “Omnia in Caritate” (OiC) 
adalah: (1) membantu penanganan dan pencegahan covid-19 dengan 
melakukan promosi dan edukasi kesehatan kepada masyarakat 
kelompok rentan/berisiko. Dengan adanya promosi dan edukasi 
kesehatan, kelompok ini memiliki kesadaran higienik dalam 
memelihara dan menjaga kondisi tubuhnya selama masa pandemi 
ini, masa new normal, dan masa-masa yang akan datang. Mereka 
tetap disadarkan untuk mengikuti protokol kesehatan seperti 
menjaga jarak fisik, rajin mencuci tangan dengan sabun dan 
memakai masker di tempat umum; (2) memberi bantuan sosial 
dalam bentuk sembako, vitamin dan alat pelindung (masker) kepada 
kelompok rentan (vulnerable groups) yang ada di wilayah Manggarai 
raya. Dengan bantuan ini, kelompok rentan memiliki asupan gizi 
yang cukup selama masa pandemi ini. Asupan gizi yang cukup 
akan sangat membantu mempertahankan imunitas/stamina fisik, 
kelangsungan kebutuhan ekonomi, serta menjaga kesehatan tubuh. 
Bantuan sosial ini diberikan dalam bentuk sembilan bahan pokok 
(sembako), seperti beras, minyak goreng, telur, gula, sabun, kacang 
ijo, susu, dan vitamin serta masker.

Kegiatan pelayanan sosial posko OiC ini cukup berdampak, 
seperti: (1) Para penerima manfaat dari kelompok-kelompok rentan 
ini dapat terpenuhi kebutuhannya selama masa krisis saat pandemi 
Covid-19. Secara fisiologis kebutuhan tubuh mereka tetap terjaga 
dan daya tahan tubuhnya tetap terjaga. Bantuan sosial dalam bentuk 
sembako, vitamin dan masker membuat mereka tidak kekurangan 
dalam hal makanan dan asupan gizi selama masa pandemi ini; (2) 
Kehadiran Bapa Uskup sebagai pemimpin gereja Lokal Keuskupan 
Ruteng dan tim posko OiC memberi kebahagiaan tersendiri bagi para 
penghuni kelompok rentan ini. Perjumpaan antara gembala dan umat 
merupakan momen berharga, di mana terjadi saling menguatkan satu 
dengan lain. Secara psikologis, perjumpaan berikut penguatan akan 
membangkitkan optimisme dan harapan akan hidup yang lebih baik 
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pada masa yang akan datang. Rasa bahagia dan penuh sukacita akan 
semakin menambah umur seseorang. Semakin banyak orang yang 
bahagia dalam satu kelompok, lingkungan atau komunitas, maka 
akan memengaruhi orang lain untuk ikut merasakan kebahagiaan 
tersebut; (3) Secara struktur sosiologis, kelompok rentan ini 
merupakan kaum yang dianggap tidak produktif dan berkontribusi 
pada peningkatan kehidupan masyarakat secara umum. Mereka 
sering dianggap dan menganggap diri sebagai beban bagi keluarga, 
masyarakat dan negara. Predikat ‘manusia yang berkekurangan’ 
dalam dirinya, merupakan stigma kultural dan struktural yang 
biasa terjadi di negara berkembang seperti Indonesia. Mereka sering 
merasa rendah diri karena dianggap sebagai beban sosial bagi yang 
lain. Kehadiran dan perjumpaan serta perhatian Bapa Uskup dan 
tim Posko OiC terhadap mereka, adalah berkat yang tak terkirakan 
bagi kehidupannya. Mereka merasakan harkat dan martabat kaum 
rentan ini diangkat kembali dan merasa bahwa mereka sama 
seperti manusia normal lainnya. Perhatian terhadap mereka pada 
masa pandemi ini seperti cahaya terang harapan yang menerangi 
pesimisme kegelapan hidup. Dengan pelayanan sosial ini mereka 
merasa dibangkitkan dan hidup kembali sebagai manusia baru. 

Dalam menjalankan kegiatannya ini, posko OiC melakukan 
koordinasi dengan pihak pemerintah daerah kabupaten Manggarai, 
Manggarai Timur, Manggarai Barat, Badan Usaha Miliki Daerah 
(BUMD), Perguruan Tinggi, Yayasan Sosial, dan organisasi sosial 
kemanusiaan, baik yang ada di Jakarta maupun yang ada sekitar Kota 
Ruteng, serta pihak perorangan, yang bersedia memberi donasi atau 
bantuan. Semua donasi yang diterima Posko OiC dari para donatur 
berdasarkan proposal yang telah dikirim. Adapun lembaga-lembaga 
yang secara resmi masuk dalam daftarpemberi donasi, yakni: 
Karitas Indonesia (KARINA), Badan Amal Kasih Katolik (BAKKAT) 
Keuskupan Agung Jakarta, Persekutuan Usahawan Katolik (PUKAT) 
Jakarta, Yayasan Santu Paulus Ruteng, STIPAS St. Sirilus Ruteng, 
Yayasan SUKMA Ruteng, Kamunitas Biara SVD Ruteng, Komunitas 
SMA St. Fransiskus Ruteng, dan organisasi kader awam Katolik Vox 
Populi Institute (Vox Point) Manggarai (Sumber: Komisi Karitas 
Keuskupan Ruteng, Juli 2020). 

Cara kerja dari posko OiC ini mengikuti metode pelayanan 
atau pekerjaan sosial (social work) dan dielaborasi dengan analisis 
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sosial (social analyze). Social Work adalah bentuk metode pelayanan 
kepada kelompok tertentu yang tujuan untuk membantu suatu 
kelompok agar tetapi memiliki fungsi sosial, dan memiliki 
pengakuan sosial atas kehadirannya di tengah masyarakat. Selain 
itu metode ini membantu kelompok sosial tertentu agar mampu 
mengembangkan atau menyesuaikan diri dengan kelompok/
lingkungan sosialnya dengan kondisi tertentu, termasuk perubahan 
dalam berbagai bentuk. Dalam bukunya The Practice of Social 
Work, Klenk (1974), mengemukakan bahwa metode pekerjaan sosial 
merupakan elaborasi dari beberapa metode pokok, salah satunya 
Social Analyze (Sitepu, 2008).  

Demi mendukung keterarahan sistematis dalam menerapkan 
cara kerja, tim posko menjalankan langkah-langkah analisis sosial 
seperti melihat (wacthing) dulu kondisi dan situasi faktual; (b) 
menganalisis (analyzing) kesenjangannya; (c) menafsirkannya 
(interpreting); (d) merenungkan (reflecting); dan (e) berpikir 
untuk melakukan sesuatu (think for doing).  Alat bantu (tools) 
dalam membantu analisis sosial ini menggunakan pertanyaan 
pendalaman seperti: (a) Naming, yaitu tahap menanyakan sesuatu: 
what is the problem? Tahap ini merupakan bagian dari identifikasi 
dengan menanyakan hal-hal yang terkait dengan realitas sosial. (b) 
Reflecting, yaitu dengan mengajukan pertanyaan mendasar untuk 
mencari akar persoalan: why is it happening? Tahap ini dimaksudkan 
agar kelompok sebagai subyek berpikir kritis dan reflektif.  (3) Acting, 
yaitu proses pencarian alternatif untuk memecahkan persoalan: 
what can be done to change the situation? Tahap ini merupakan level 
praksis dengan melibatkan berbagai pihak. Pada pendekatan social 
work dan social analyze, refleksi dan aksi merupakan dua sisi  yang 
saling mengandaikan satu dengan yang lain dalam cara kerja tim 
posko OiC. 

Bantuan Sosial untuk Kelompok Rentan 
Pandemi Covid-19 berdampak pada kehidupan umat 

Keuskupan Ruteng. Adanya kebijakan Pembatasan Sosial Berskala 
Besar (PSBB), tata aturan (protokol) kesehatan dan new normal, 
membuat aktivitas masyarakat dibatasi. Secara ekonomis, 
pembatasan aktivitas sudah pasti berdampak pada rendahnya 
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produktivitas. Sementara secara psiko-sosial, pembatasan aktivitas 
ini juga menyebabkan perhatian terhadap sesama semakin 
berkurang. Orang lebih memperhatikan keselamatan diri dan 
keluarga, dibandingkan untuk peduli pada sesama yang sebenarnya 
juga sangat rentan dan berisiko terdampak pandemi Covid-19. 
Kondisi rentan dan berisiko pada kelompok ini, selain karena 
keterbatasan dalam beraktivitas yang produktif, tetapi pada kondisi 
fisiologis dan psikologis. Orang jompo/lanjut usia, difabel, anak 
terlantar, Orang Dengan HIV/AIDS (ODHA), dan Orang dengan 
Gangguan Jiwa (ODGJ), merupakan  kelompok yang secara fisiologis 
dan psikologis, sangat rentan dan berisiko dengan wabah Pandemi 
Covid-19. Pada umumnya, kelompok rentan ini memiliki riwayat 
penyakit penyerta (komorbid) yang justru gampang terpapar virus 
Corona (Yang, 2020). 

Kelompok rentan ini berdomisili di wilayah keuskupan 
Ruteng yang memiliki luas sebesar 7.136 Km2. Wilayah ini dibagi ke 
dalam 3 kevikepan, 86 Paroki tersebar di tiga wilayah admisnistrasi 
pemerintahan kabupaten Manggarai, Manggarai Barat, dan 
Manggarai Timur. Sampai 2017, jumlah umat Katolik di Keuskupan 
Ruteng sebanyak 767.384 orang, dan 2019 sebanyak 820.011 jiwa. 
Umat ini tersebar di 5.671 Kelompok Umat Basis (KUB) atau 87,95 
% dari total penduduk di tiga kabupaten sebesar 872.523 orang 
(Kemenag NTT, 2019). Saat ini proporsi jumlah umat Katolik di 
keuskupan Ruteng tahun 2019 terhadap jumlah umat Katolik di 
NTT sebesar 27,68 %. Tahun 2019 jumlah umat Katolik di NTT 
2019 sebanyak 2.881.520 orang, atau 52% dari total penduduk NTT 
sebanyak 5.541.384 jiwa (BPS NTT, 2018). Dari jumlah penduduk 
872.523 jiwa ini, 5% merupakan kelompok rentan dan berisiko (BPS, 
2020).

Pandemi Covid-19 berdampak secara langsung maupun tidak 
langsung pada masyarakat Keuskupan Ruteng dan kehidupannya. 
Adanya kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dan 
mengikuti tata aturan (protokol) kesehatan yang dibuat oleh 
pemerintah, membuat aktivitas masyarakat dibatasi. Secara 
ekonomis, pembatasan aktivitas sudah pasti berdampak pada 
rendahnya produktivitas (Arifin, 2020). Sementara secara psiko-
sosial, pembatasan aktivitas ini juga menyebabkan perhatian 
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terhadap sesama semakin berkurang. Orang lebih memperhatikan 
keselamatan diri dan keluarga, dibandingkan untuk peduli pada 
sesama yang sebenarnya juga sangat rentan dan berisiko terdampak 
pandemi Covid-19 (Chairul, 2020; Zahrotunnimah, 2020). Kondisi 
rentan dan berisiko pada kelompok ini, selain karena keterbatasan 
dalam beraktivitas yang produktif, tetapi pada kondisi fisiologis dan 
psikologis. Orang jompo/lanjut usia, difabel, anak terlantar, Orang 
Dengan HIV/AIDS (ODHA), dan Orang Dengan Gangguan Jiwa 
(ODGJ), merupakan  kelompok yang secara fisiologis dan psikologis, 
sangat rentan dan berisiko dengan wabah Pandemi Covid-19 (https://
www.jurnalperempuan.org/warta-feminis/pemerintah-harus-
fokus-melindungi-kelompok-rentan-di-tengah-pandemi-covid-19.) 
Pada umumnya, kelompok rentan ini memiliki riwayat penyakit 
penyerta (komorbid) yang justru gampang terjangkit berbagai virus, 
termasuk virus Corona (Yang, 2020). 

Dari jumlah penduduk kurang lebih sebanyak 872.523 
jiwa di Manggarai Raya ini, 5% merupakan kelompok rentan dan 
berisiko (BPS, 2020). Sejumlah kelompok ini, ada yang diperhatikan 
secara khusus oleh lembaga pemerintahan dan agama, ada juga 
yang berupaya mengelola kehidupannya secara mandiri.  Jumlah 
kelompok rentan yang cukup besar ini, tentu sangat membutuhkan 
perhatian dari semua pihak seperti lembaga pemerintahan, 
agama dan masyarakat (https://www.matakatolik.com/2020/05/
keuskupan-ruteng-hadir-di-tengah-pandemi.html?m=1). Pada masa 
pandemi ini, perhatian kepada kelompok rentan ini semestinya 
lebih intensif, jika dilihat dari kondisi fisiologis dan psikologisnya.  
Kondisi fisiologis dan psikologis yang tidak kuat akan memudahkan 
masuknya virus atau bibit penyakit dalam tubuh (Siagian, 2020). 
Jika kondisi kelompok rentan ini tidak diperhatikan secara serius, 
maka tentu akan berakibat fatal terhadap kehidupannya. Secara 
moral sosial kemanusiaan, perhatian terhadap mereka merupakan 
tanggung jawab semua pihak, baik pemerintah, masyarakat, maupun 
agama (gereja). 

Sejak muncul dan berdiri pertama kali di wilayah Manggarai 
Raya pada 14 Desember 1914, Gereja Katolik Keuskupan Ruteng 
memiliki jumlah umat terbesar di Manggarai raya ini. Pada umur 
satu abad lebih ini, Gereja Katolik sudah memiliki sebanyak 820.011 
jiwa (2019), atau 87,95 % dari total penduduk di tiga kabupaten 
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yang berjumlah 872.523 jiwa (BPS NTT, 2018). Dengan jumlah 
mayoritas ini, Gereja Katolik Keuskupan Ruteng tentu memiliki 
tanggung jawab sosial moral terhadap kondisi rentan dan berisiko 
pada kelompok-kelompok ini. Dalam Instruksi Pastoral Uskup 
Ruteng, secara lugas dinyatakan bahwa perhatian kesehatan semua 
orang, terlebih kelompok rentan menjadi perhatian tunggal pada 
penanganan Covid-19. Orang-orang miskin, terlantar, sakit dan 
jompo/lanjut usia adalah termasuk kelompok yang tak berdaya 
dalam menghadapi bencana alam maupun non-alam. Oleh karena 
itu, sebagai lembaga sosial religius yang menawarkan keselamatan 
‘kini’, ‘di sini’ dan ‘yang akan datang’, Gereja Katolik Keuskupan 
Ruteng harus hadir dan berjumpa dengan kelompok rentan ini 
(https://www.matakatolik.com/2020/05/keuskupan-ruteng-hadir-
di-tengah-pandemi.html?m=1). 

Dalam kurun waktu Maret sampai Juli 2020, terdapat 
sejumlah 992 paket dalam bentuk sembako, vitamin dan masker 
yang dibagikan kepada 13 kelompok di wilayah Manggarai Raya. 
Rentang waktu pembagian, dari bulan April sampai dengan Juli 
2020. Adapun Kegiatan aksi nyata ternarasikan dalam beberapa 
dokumentasi kegiatan (Gambar 1-7) dan link berita online. Secara 
umum kegiatan pelayanan sosial ini mengikuti rangkaian acara 
sebagai berikut: Acara penerimaan tim posko OiC oleh kelompok 
rentan, sambutan penerimaan oleh pengasuh kelompok rentan, 
sambutan Bapak Uskup atau ketua tim, acara pemberian bantuan 
sembako, vitamin dan masker, dan ditutup dengan doa serta berkat 
apostolik dari Bapa Uskup. 

Pada setiap kegiatan pelayanan sosial, Bapa Uskup selalu 
menekankan tentang pentingnya perhatian dan kepedulian kepada 
sesama. Sebagai lembaga sosial religius, Gereja harus terlibat 
aktif untuk memperhatikan sesama yang menderita, lemah dan 
tak berdaya, terutama selama masa pandemi Covid-19 (https://
mediaindonesia.com/read/detail/325582-keuskupan-ruteng-
salurkan-sembako-terdampak-covid-19). Oleh karena itu, kegiatan 
pelayanan sosial pada masa pandemi, dalam bentuk pemberian 
sembako, vitamin, dan masker, akan sangat membantu kelompok 
rentan dalam melewati masa-masa sulit dan krisis (https://
lintasnusanews.com/ekonomi/5068/uskup-ruteng-bagi-sembako-
kepada-anak-cacat-di-labuan-bajo/). Kegiatan pelayanan sosial 
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kepada kelompok rentan ini memberi gambaran kepada publik 
bahwa lembaga gereja telah hadir untuk mewartakan keselamatan 
‘kini’ dan ‘di sini’ (https://www.florespost.co/2020/05/28/uskup-sipri-
bagi-sembako-di-masa-pandemi/);https://florespos.co.id/berita/detail/
kunjungan-ke-matim-uskup-siprianus-hormat-berikan-bantuan-apd-
dan-sembako-/. 

Menurut Bapa Uskup, pelayanan sosial ini adalah bagian 
dari sentuhan pelayanan non-sakramental Gereja, yang merambah 
sisi pemenuhan kebutuhan jasmani umat/masyarakat. Pada masa 
pandemi ini, kebutuhan jasmani dari para kelompok rentan ini 
menjadi bagian dari kepedulian pelayanan non sakramental ini. 
(http://www.matakatolik.com/2020/06/posko-omnia-in-caritate-
bagi-sembako-di-Paroki beamese-di.html; https://www.florespost.
co/2020/05/28/uskup-sipri-bagi-sembako-di-masa-pandemi/).  Oleh 
karena itu, sebagai bentuk tanggung jawab moral kemanusiaan, 
gereja harus selalu hadir untuk membantu memenuhi kebutuhan 
jasmani dari dari mereka yang secara fisik tidak bisa optimal 
menafkahi diri sendiri, selalu melalui bantuan orang lain (https://
posflores.com/bantuan-kemanusiaan-uskup-mgr-sipri-hormat-di-
matim/).

Gambar 1.
Bagi Sembako kepada umat di Paroki Beanio

Selanjutnya, Bapa Uskup Sipri menekankan tentang 
pentingnya kerja sama dan koordinasi antara gereja dan pemerintah 
dalam mengusahakan penegakan keadilan sosial bagi semua 
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masyarakat/umat yang mengalami kekurangan selama bencana 
non-alam ini (https://www.matakatolik.com/2020/06/uskup-
sipri-beri-sembako-untuk-umat.html?m=1). Baik negara maupun 
gereja berkewajiban memperjuangkan dan menegakkan martabat 
manusia sebagai pribadi yang bernilai di hadapan Allah. Kewajiban 
ini dinyatakan melalui sikap dan peranan Gereja, atas dasar nilai 
dan motivasi kristiani, yang tertuang dalam berbagai keterlibatan 
profetik untuk membebaskan masyarakat dari keterjebakan 
kemiskinan, kebodohan, kelaparan, penyakit, dan keadaan marginal 
dari sisi sosial-ekonomi, politik, populasi dan ideologi (https://www.
matakatolik.com/2020/05/keuskupan-ruteng-hadir-di-tengah-
pandemi.html?m=1). 

Gambar 2. 
Pembagian Sembako Kepada Para Jompo dan Difabel di 

Paroki Beasamese

Selama ini, kegiatan pelayanan sosial karitatif ini sebenarnya 
menjadi ajang aktualisasi diri Gereja yang bertugas mengarahkan 
manusia pada kesejahteraan yang akan datang (eskatologis). Pada 
masa pandemi ini, upaya aktualisasi diri tersebut diperkuat dan 
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dipertegas dan mengalami transformasi yang lebih konkret. Pada 
masa pandemi ini, gereja tidak bisa berpangku tangan dalam urusan 
kesejahteraan jasmaniah-duniawi umat/masyarakat. Pandemi ini 
‘memaksa’ gereja untuk turut terlibat langsung dalam menangani 
permasalahan sosial jasmani dalam diri umat. Apalagi memang 
keselamatan yang ditawarkan oleh Gereja itu sesungguhnya 
merupakan keselamatan yang melibatkan manusia seutuhnya, 
rohani dan jasmani. Pandemi ini memberi ruang bagi gereja untuk 
memperhatikan secara serius dimensi kebutuhan masyarakat/
umat, terutama yang rentan atau beresiko dengan adanya pandemi 
Covid-19. Gereja sebagai lembaga religius, memiliki kewajiban moral 
untuk bersikap dan berperan atas dasar nilai dan motivasi kristiani, 
yaitu cinta kasih kepada sesama yang menderita. Pelayanan 
sosial sebagai bentuk cinta kasih kepada sesama yang menderita 
merupakan bagian dari keterlibatan profetik untuk membebaskan 
masyarakat dari keterjebakan kemiskinan, kebodohan, kelaparan, 
penyakit, dan keadaan marginal dari sisi sosial-ekonomi, politik dan 
ideologi. 

Gambar 3. 
Pembagian Sembako Kepada Para Difabel di Panti Bina 

Ongko LabuanBajo dan St. Rafael Cancar
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Dampak Pemberian Bantuan Sosial 
Kegiatan pelayanan sosial ini memiliki dampak langsung 

dan tidak langsung. Dampak langsung, antara lain: (1) Para 
penerima manfaat dari kelompok-kelompok rentan ini dapat 
terpenuhi kebutuhan selama masa krisis saat pandemi Covid-19. 
Secara fisiologis kebutuhan tubuh mereka tetap terjaga dan daya 
tahan tubuhnya tetap terjaga (Carrieri, 2020; Fábio, 2020). Bantuan 
sosial dalam bentuk sembako, vitamin dan masker membuat mereka 
tidak kekurangan dalam hal makanan dan asupan gizi selama masa 
pandemi ini; (2) Kehadiran Bapa Uskup sebagai pemimpin gereja 
Lokal Keuskupan Ruteng dan tim posko OiC memberi kebahagiaan 
tersendiri bagi para penghuni kelompok rentan ini. Perjumpaan 
antara gembala dan umat merupakan momen berharga, di mana 
terjadi saling menguatkan satu dengan lain. Secara psikologis, 
perjumpaan berikut penguatan akan membangkitkan optimisme 
dan harapan akan hidup yang lebih baik pada masa yang akan 
datang. Rasa bahagia dan penuh sukacita akan semakin menambah 
umur seseorang. Semakin banyak orang yang bahagia dalam satu 
kelompok, lingkungan atau komunitas, maka akan memengaruhi 
orang lain untuk ikut merasakan kebahagiaan tersebut (Indranil, 
2020); (3) Secara sosiologis, kelompok rentan ini merupakan kaum 
yang dianggap tidak produktif dan berkontribusi pada peningkatan 
kehidupan masyarakat secara umum. Mereka sering dianggap 
dan menganggap diri sebagai beban bagi keluarga, masyarakat 
dan negara (Blakea, 2020; Kartono, 2014). Predikat ‘manusia yang 
berkekurangan’ dalam diri mereka merupakan stigma kultural dan 
struktural yang biasa terjadi di negara berkembang seperti Indonesia. 
Mereka sering merasa rendah diri karena dianggap sebagai beban 
sosial bagi yang lain. Kehadiran dan perjumpaan serta perhatian 
Bapa Uskup dan tim Posko OiC terhadap mereka, adalah berkat 
yang tak terkirakan bagi kehidupannya. Mereka merasakan harkat 
dan martabat kaum rentan ini diangkat kembali dan merasa bahwa 
mereka sama seperti manusia normal lainnya (Dana, 2020; Makatita, 
2020). Perhatian terhadap mereka pada masa pandemi ini seperti 
cahaya terang harapan yang menerangi pesimisme kegelapan hidup. 
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Dengan pelayanan sosial ini mereka merasa dibangkitkan dan hidup 
kembali sebagai manusia baru. 

Sementara dampak tidak langsung justru dialami Gereja 
Katolik keuskupan Ruteng. Kegiatan pelayanan sosial ini memiliki 
dampak legitimasi sosial religius terhadap gereja sebagai institusi 
rohani. Kegiatan pelayanan sosial ini menjadi bagian upaya 
kontestualisasi dan kekinian reksa pelayanan (diakonia). Salah satu 
yang tidak bisa terhindarkan dalam sepanjang sejarah manusia 
adalah problem kesejahteraan. Kesejahteraan menjadi masalah 
yang vital berikut krusial, ketika dihubungkan dengan tujuan dan 
arah kehidupan manusia di dunia ini, yaitu kebahagiaan (Oe, 2020). 
Kehadiran Gereja di tengah dunia harus bisa memberi jaminan kepada 
umatnya tentang kualitas kesejahteraan dan kebahagiaan manusia. 
Sebab, di mana-mana, asumsi teologi kontekstual mengedepankan 
tentang pemahaman bahwa keselamatan dan pembebasan ‘sekarang’ 
dan ‘di sini’ menjadi takaran untuk keselamatan dan pembebasan 
yang akan datang (eskatologis). 

Dengan terlibat secara nyata melalui kegiatan pelayanan sosial 
selama masa pandemi Covid-19 ini, Gereja Katolik semakin menyadari 
bahwa upaya mengatasi dan menangani masalah kesejahteraan 
masyarakat sama pentingnya dengan kotbah/renungan tentang 
keselamatan surgawi dan upaya menobatkan orang berdosa. Hal ini 
bertolak dari dalil teologis yang menegaskan bahwa, kesejahteraan 
tubuh memiliki kaitan yang erat dengan keselamatan jiwa manusia. 
Menurut Gregorius Agung (abad VI) dalam konsep pemeliharaan 
jiwa (cura animarum), tubuh merupakan rumah dari jiwa. Manusia 
adalah tubuh yang berjiwa. Manusia merupakan kesatuan yang 
utuh dari jiwa dan tubuh (The Unity of body and soul) (Deguma, 
2020). Pemeliharaan terhadap tubuh bermakna penjagaan terhadap 
jiwa. Jiwa yang bahagia terdapat dalam tubuh yang sejahtara. Jika 
tubuh tidak sejahtera, maka jiwa juga ikut tidak sejahtera, dan pada 
saatnya dia akan meninggalkan tubuh. Manusia pun mati. Untuk 
itu, pemeliharaan terhadap tubuh sangat penting agar manusia tidak 
mati sia-sia. Sebagai lembaga yang menawarkan keselamatan nyata 
di dunia ini, tentu Gereja memiliki tanggung jawab besar dalam 
memelihara kesejahteraan tubuh umatnya. Sebab dunia yang segar 
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dan Gereja yang sejahtera mesti terdiri dari anggota masyarakat 
dan umat yang segar dan sejahtera pula, baik secara jasmaniah dan 
maupun rohaniah. Oleh karena itu, perhatian terhadap kesejahteraan 
tubuh umat menjadi bagian penting dari aktivitas diakonia Gereja 
saat ini. Ketika berada di tengah dunia, Gereja tidak mungkin 
menutup mata terhadap berbagai persoalan kehidupan umatnya, 
termasuk masalah kesejahteraan. Sebagaimana Yesus telah hadir di 
dunia sebagai tabib yang bisa memberi makan kepada mereka yang 
lapar, begitu pula dengan kehadiran Gereja di tengah umat. Gereja 
dengan berbagai bentuk manifesto pelayanannya harus bisa hadir 
sebagai tabib yang menghidupkan dan menyembuhkan. 

Gambar 4. 
Pembagian Sembako Kepada Para Difabel 

di Panti Asuhan Wae Peca
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Dengan terlibat secara nyata dalam kemaslahatan umat, 
posisi gereja semakin mendapat tempatnya di muka bumi dan 
mendapat pengakuan secara sosial. Dengan pelayanan sosial 
karitatif ini, gereja bertransformasi sesuai dengan kebutuhan aktual 
dalam kehidupan umat (Deguma, 2020). Dalam hal ini, berbagai 
fakta empirik mengenai masalah kesejahteraan umat/masyarakat 
menjadi tantangan sekaligus peluang untuk praksis yang strategis 
dalam menjalani pelayanan sosial karitatif (diakonia). Kegiatan 
pelayanan sosial karitatif seperti ini membantu Gereja Keuskupan 
Ruteng lebih mudah dalam melakukan proses pemetaan (mapping) 
dan segmentasi dalam berdiakonia yang bersifat kategorial dan 
khusus (Yuniarti, 2020). Diakonia pada kelompok kategorial 
seperti pada kelompok rentan pada masa pandemi ini menunjukan 
bahwa Gereja mampu bereksistensi secara transformatif dan dapat 
mengaktualisasi diri sebagai lembaga yang menawarkan keselamatan 
‘sekarang dan di sini’, terutama demi keselamatan orang sakit dan 
terlantar (salus infirmorum) (Regus, & Tapung, 2020). Diakonia 
Gereja yang transformatif dalam menyikapi dan menangani masalah 
kesejahteraan masyarakat, terutama yang rentan dan berisiko, sudah 
pasti memiliki tantangan yang berat (Deguma, 2020). Bila tantangan 
ini bisa dikelola baik dan benar, dengan berlandaskan pada kebajikan 
dan keutamaan yang telah diajarkan oleh Yesus, tantangan ini justru 
bisa ditransformasi menjadi peluang pewartaaan keselamatan Allah 
yang nyata di muka bumi ini. Dengan gagasan dan praksis pelayanan 
sosial karitatif yang transformatif, Gereja telah, sedang dan akan 
menjadi tanda dan lambang keselamatan Allah yang nyata di dunia 
(Tapung, 2020). Dengan terlibat secara nyata dalam menangani 
dan merasakan penderitaan umat/masyarakat, akan berdampak 
pada semakin besarnya tempat Gereja dalam diri umat/masyarakat 
Manggarai Raya.   

Sosialisasi dan Edukasi Protokol Kesehatan
Pandemi Covid-19 secara tidak langsung telah menuntut 

tanggung jawab personal etis dari semua manusia di muka bumi 
ini untuk menjaga kesehatan diri dan sesama. Jaga jarak fisik dan 
sosial, rajin mencuci tangan dengan sabun pada air yang mengalir, 
dan menggunakan masker merupakan salah satu kewajiban umum 
yang harus dipatuhi semua pihak, agar bebas terhindar dari Covid-19 
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dan membantu memutus mata rantai penyebarannya. Merujuk 
sebuah hasil riset, Organisasi kesehatan Dunia, WHO (World 
Health Organization) menyimpulkan bahwa penggunaan masker, 
jaga jarak dan cuci tangan dengan sabun pada air yang mengalir 
dapat mengurangi risiko penularan Covid-19 hingga 85 %. (https://
health.grid.id/read/352184547/upadate-covid-19-protokol-baru-
penggunaan-masker-dirilis-who-berlaku-selama-pandemi-covid-
19?page=all). 

Masih masif dan eskalatifnya penyebaran Covid-19 ini, 
membuat beberapa negara mengeluarkan aturan hukum untuk 
mewajibkan semua orang mengenakan masker ketika berada di 
ruang publik, menjaga jarak fisik dan sosial serta mencuci tangan. 
Aturan ini dibuat setelah belajar dari kesuksesan negara-negara Asia 
Timur dalam mengendalikan Covid-19 dengan mewajibkan warga 
negaranya mengikuti protokol kesehatan dengan menggunakan 
masker di ruang publik, menjaga jarak fisik dan sosial serta mencuci 
tangan (Fábio,  2020; Syandri, 2020). Jepang merupakan salah satu 
negara yang berhasil menekan tingkat penyebaran infeksi Covid-19 
berkat kebijakan protokol kesehatan ini. Selain Jepang, Korea, 
Tiongkok dan Vietnam merupakan negara-negara di Asia Timur, 
yang berhasil mengendalikan transmisi penyebaran Covid-19 
dengan tata aturan atau protokol kesehatan bagi warganya (https://
baliexpress.jawapos.com/read/2020/06/10/198403/wujudkan-new-
normal-dengan-disiplin-protokol-penanganan-covid-19). 

Sejarah efektivitas penggunaan masker dalam mencegah 
penyebaran Covid-19 ini sudah dicatat dalam sejarah pandemi dunia. 
Dalam artikel Alfred W. Crosby (2003), berjudul America’s Forgotten 
Pandemic: The Influenza of 1918, pengenaan masker, cuci tangan dan 
jaga jarak sudah menjadi simbol patriotisme dan berperan menekan 
pandemi flu Spanyol 1918 dan 1919 di AS. Pandemi flu Spanyol akhirnya 
dapat ditekan dengan mengampanyekan penggunaan masker cuci 
tangan dan jaga jarak bagi warga. Pemerintah dan warganya, bahu 
membahu mencegah transimisi flu tersebut dengan mencetak secara 
masif poster-poster yang memuat seruan untuk menggunakan 
masker, cuci tangan dan jaga jarak. Seruan moral etis yang paling 
populer saat itu, adalah “Gunakan masker dan lakukan bagianmu 
untuk melindungiku!”. Pada masa pandemi Covid-19, Republik 
Ceko, mewajibkan orang sehat dan orang sakit untuk menggunakan 
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masker. Pemerintah membuat kampanye penggunaan masker, cuci 
tangan dan jaga jarak dengan slogan:  “I protect you, you protect 
me”. Sementara, Indonesia telah menetapkan Peraturan Pemerintah 
No. 1 tahun 2020  sebagai undang-undang untuk menangani 
Covid-19(https://nasional.kompas.com/read/2020/05/13/13550511/
perppu-nomor-1-tahun-2020-untuk-tangani-pandemi-covid-19-
resmi-jadi-uu?page=all). Undang-undang ini menjadi rujukan bagi 
lembaga-lembaga pemerintahan, dari tingkat propinsi sampai 
kabupaten dalam menangani Covid-19. Semangat dasar dari undang-
undang ini adalah upaya mengatasi dan mencegah penyebaran 
Covid-19 dengan menjalankan protokol kesehatan bagi semua warga 
negara dalam aktivitas kesehariannya. Tiga kewajiban utama warga 
negara dalam protokol kesehatan tersebut adalah penggunaan 
masker di tempat umum, cuci tangan dan jaga jarak sosial dan fisik. 

Namun, untuk konteks Nusa Tenggara Timur, lebih khusus 
wilayah Kabupaten Manggarai, kesadaran menggunakan masker 
belum tampak (Syaifudin, 2020). Menurut Regus, et.al (2020), hampir 
80% masyarakat Manggarai belum memahami dan menyadari 
manfaat penggunaan masker, cuci tangan dan jaga jarak dalam 
rangka mencegah transmisi penyebaran virus ini. Menurut Tapung, 
et. al. (2020), sekitar 65% warga masyarakat Manggarai masih belum 
memiliki kesadaran perilaku hidup sehat dan bersih pada masa 
pandemi ini, kebiasaan menggunakan masker di tempat umum, 
cuci tangan dan jaga jarak. Kenyataan ini menjadi dasar bagi Tim 
OiC untuk melakukan sosialisasi dan edukasi mengenai protokol 
kesehatan ini. Sosialisasi dan edukasi ini fokus kegiatan tentang 
pentingnya mengikuti protokol kesehatan pada masa pandemi 
dan new normal, seperti penggunaan masker di ruang publik, cuci 
tangan dan jaga jarak sosial dan fisik bagi umat Keuskupan Ruteng, 
Manggarai. Tujuan kegiatan sosialiasi dan dan edukasi ini agar umat 
Keuskupan Ruteng memiliki kesadaran dan tanggung jawab personal 
dan sosial untuk menjaga kesehatan diri dan lingkungan dengan 
menjalankan praktik hidup bersih dan sehat dengan menggunakan 
masker di tempat umum, rajin mencuci tangan dengan sabun, dan 
menjaga jarak fisik dan sosial.  

Covid-19 akan akan menyebar dengan masif dan eskalatif, 
serta akan menyebabkan kematian manusia bila tidak ditangani 
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dengan cepat. Selain penanganan yang bersifat kuratif, tetapi juga 
perlu memperhatikan upaya promotif dan preventif. Semua upaya 
ini tentu akan efektif dan efisien bila didukung oleh sumber daya 
manusia dari sisi kesejahteraan (ekonomi), pendidikan dan kesehatan, 
atau yang biasa dinamakan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). 
Kondisi tiga bantu tungku (triple helix) ini harus mendukung dalam 
rangka penanganan dan pencegahan penyebaran Covid-19, baik 
secara nasional maupun secara lokal di Manggarai NTT. Bila kondisi 
IPM rendah, maka diduga memperlambat penanganan Covid-19 
dan tidak konstruktif bagi pembangunan negara bangsa pada masa 
mendatang (Trio, 2020, Tapung, 2019). 

1. Kesehatan

Covid-19 adalah problem kesehatan. Tiga masalah kesehatan 
yang beririsan langsung dengan masalah pandemi Corona, yaitu 
Stunting, penyakit menular dan penyakit tidak menular. Manggarai 
termasuk kabupaten yang menyumbang angka terbanyak untuk 
kasus stunting di Indonesia (Tapung, 2018). Rata-rata prevalensi 
stunting pada tiga wilayah ini mencapai 58,78% dengan angka 
kekurangan gizinya mencapai 50% (Pos Kupang, 1/02/2018). Menurut 
data Kompas (29/12/2018), Kecamatan Reok Barat-Manggarai pada 
awal Desember 2018 memiliki sebanyak 224 kasus stunting. Seperti 
yang terjadi secara nasional, masalah stunting dan kekurangan gizi 
di NTT berkorelasi dan berelasi dengan mutu sumber daya manusia, 
seperti rendahnya IPM. Stunting sudah pasti memiliki hubungannya 
dengan penyebaran Covid-19. Kondisi stunting tidak saja menjadi 
masalah fisik yang pendek, tetapi terkait juga dengan kapasitas otak 
untuk berpikir. Mereka yang stunting cenderung tidak bisa berpikir 
lebih baik dalam memahami masalah dan mengatasi masalah. 
Penanganan Covid-19 membutuhkan kualitas pengetahuan 
kesehatan yang memenuhi standar dari masyarakat. Ada beberapa 
masalah domestik yang merupakan bagian dari mata rantai perkara 
stunting di NTT, antara lain: kentalnya budaya paternalistik, urusan 
adat yang konsumptif, diskriminasi, penjualan manusia (human 
trafficking), kekerasan dalam rumah tangga, rendahnya perjuangan 
untuk hidup, kurangnya perencanaan masa depan, dan rendahnya 
kesadaran untuk hidup sehat dan bersih. 
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Sementara itu, dari sisi Penyakit Menular (PM) terdapat 
beberapa masalah kesehatan yang sering melanda masyarakat 
Indonesia, yakni: Infeksi Saluran Pernafasan Akut (ISPA), Malaria, 
Diare dan Tuberculosis (TBC). Berdasarkan data Riskesdas, ISPA di 
tahun 2013 berada pada presentasi 13,8%, dan di tahun 2018 menurun 
sekitar 9,4% menjadi 4,4%. Penyakit menular Malaria mengalami 
penurunan 1%, di mana di tahun 2013 sekitar 1,4% menjadi 0,4% di 
tahun  2018. Sedangkan penyakit menular Diare menurun 6,2%, 
di mana di tahun 2013  sekitar 18,5% menjadi 12,3% di tahun 2018. 
Sedangkan penyakit menular TBC masalah mengalami stagnasi 
dalam hal prevalensinya, di mana tahun 2013 dan 2018 masih sekitar 
0,4%. Untuk masalah kesehatan terkait penyakit menular, rerata 
prevalensi di tahun 2013 sebesar 8,5%; sementara tahun 2018 rerata 
prevelansinya 4,4%. Dengan demikian, untuk masalah kesehatan 
terkait penyakit menular selama lima tahun mengalami penurunan 
yang cukup signifikan, yakni sekitar 4,1%. 

Selain masalah kesehatan terkait penyakit menular, 
terdapat juga hasil Riskesdas mengenai Penyakit Tidak Menular 
(PTM) yang sering menggejala dalam kehidupan masyarakat 
Indonesia. Penyakit tidak menular yang sering muncul dalam 
kehidupan masyarakat Indonesia, yakni kanker, stroke, gangguan 
ginjal kronis, diabetes dan hipertensi. Berdasarkan hasil Riskesdas 
penyakit kanker mengalami kenaikan sekitar 0,4%, di mana di 
tahun 2013 hanya 1,4% menjadi 1,8% pada tahun 2018. Penyakit 
stroke mengalami kenaikan yang signifikan, di mana pada tahun 
2013 hanya 1,4% menjadi 7% di tahun 2018. Terjadi kenaikan yang 
besar sekitar 5,6%.  Prevalensi kanker meningkat dari 1,4% di tahun 
2013, meningkat menjadi 1,8%  pada tahun 2018. Terjadi kenaikan 
0,4%. Penyakit gangguan ginjal kronis terjadi kenaikan 1,8%, di 
mana pada tahun 2013 sekitar 2%, meningkat menjadi 3,8% di tahun 
2018. Penyakit diabetes juga mengalami peningkatan. Tahun 2013 
penyakit ini masih berada pada kisaran yang cukup besar, yakni 
6,9%, dan di tahun 2018 berada pada kisaran 8,5%. Terjadi kenaikan 
1,6%.  Meskipun kenaikan masih satu digit, tetapi panyakit ini 
dipandang sangat pontensial untuk berkembang seiring dengan 
meningkatnya gaya hidup dan pola konsumsi pada masyarakat 
Indonesia yang dinilai sangat negatif bagi kesehatan. Sedangkan 
hipertensi menjadi penyakit yang dinilai paling berbahaya pada 
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masyarakat Indonesia. Penyakit ini sangat potensial mengganggu 
dan bahkan bisa mengakhiri hidup seseorang, karenanya sering 
disebut penyakit yang berstatus ‘pembunuh senyap’ (silent killer). 
Penyakit ini pada tahun 2013 berada pada kisaran 25,8%, meningkat 
tajam pada tahun 2018 menjadi 34,1%. Terjadi kenaikan sangat besar, 
yakni 8.3%.  Hipertensi bukan sekadar tekanan darah yang tinggi. 
Gangguan ini bisa membunuh seseorang secara diam-diam. Tanpa 
gejala khusus, hipertensi yang berlangsung lama bisa menjadi pintu 
masuk berbagai jenis penyakit yang lebih berat, seperti serangan 
jantung, gagal ginjal, stroke, dan kebutaan (Kompas, 17/05/2019). 
Dengan presentasi di angka tiga digit ini, sebenarnya memberi 
sinyal tentang trend berbahaya dari perkembangan penyakit ini. 
Secara keseluruhan, rerata perkembangan penyakit tidak menular 
yang melanda masyarakat Indonesia di tahun 2013, sekitar 7.5%, dan 
rerata pada tahun 2018 sebesar 11,04%. Jadi, dalam lima tahun rata-
rata kenaikan perkembangan penyakit menular ini, sekitar 3.54%. 

Menurut kajian epidemologi, penyakit menular maupun 
tidak menular berstatus ‘penyerta’ (komorbid), yang memudahkan 
seseorang rentan terjangkit Covid-19, mengalami komplikasi dan 
berakibat fatal pada kematian (https://kesehatan.kontan.co.id/
news/waspada-orang-berpenyakit-penyerta-ini-berisiko-tinggi-
terinfeksi-covid-19).  Juru Bicara Pemerintah untuk Covid-19 Achmad 
Yurianto mengatakan, per 15 April 2020, sebanyak 4.839 orang di 
Indonesia terinfeksi Covid-19, 459 orang di antaranya meninggal 
dunia. Sebagian besar mereka yang meninggal karena penyakit 
penyerta (https://kesehatan.kontan.co.id/news/waspada-orang-
berpenyakit-penyerta-ini-berisiko-tinggi-terinfeksi-covid-19). Yang 
termasuk dalam penyakit penyerta, antara lain (Aditya, 2020): Paru 
Obstruktif Kronis (PPOK), autoimun, liver atau hati, Jantung kronik, 
Diabetes Melitus, Hipertensi, Supresi imun seperti HIV-AIDS, Gagal 
ginjal kronik, dan perokok aktif yang menurunkan kualitas paru-
paru. 

2. Ekonomi. 

Tahun 2017, IPM NTT  sekitar  63.73 dan masih jauh dari 
IPM Nasional sebesar 70.81, atau berada pada peringkat dua terakhir 
secara nasional. Sementara fakta yang lain, per Maret 2018, terdapat 
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1.142.170 orang miskin di NTT. Adapun 50% lebih orang miskin 
tersebut ada di wilayah Manggarai Raya.  Sementara, Manggarai 
merupakan salah satu kabupaten di NTT dengan luas wilayah 
2.096,44 km2 dengan  12 kecamatan, 171 desa dan kelurahan. Jumlah 
penduduknya 344.159. Jumlah penduduk yang masuk kategori 
miskin di Manggarai mencapai 58.667 jiwa (22.91%) (BPS Manggarai, 
2018). Pada 2010, Indeks kedalaman Kemiskinan Manggarai sebesar 
3,57, dan Indeks Keparahan Kemiskinan sebesar 0,85. Penduduk 
miskin Manggarai ini  merupakan sebagian dari orang miskin yang 
ada di NTT yang berjumlah 1.146.320 orang miskin (21,09% dari total 
penduduk) dengan pendapatan Rp.374.000/kapita/bulan, atau Rp. 
11.500 perhari. Pendapatan per hari ini tidak cukup untuk membeli 
sebungkus rokok, apalagi makan sehari untuk lima anggota keluarga. 

Pada beberapa negara berkembang, problem kemiskinan, 
pengangguran, kriminalitas, kekurangan gizi, dll., sangat 
memengaruhi secara signifikan kualitas dan daya saing sumber 
daya manusia (Mitra, 2019;  Kinch, 1974). Keadaan ini juga terjadi 
pada bangsa Indonesia umumnya, dan di provinsi NTT khususnya. 
Berdasarkan laporan Education for All Global Monitoring Report 
yang dirilis UNESCO 2011, tingginya, problem kemiskinan, 
pengangguran, kriminalitas, kekurangan gizi, menyebabkan 
peringkat Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Indonesia masih 
tertinggal jauh dibandingkan dengan negara-negara berkembang 
lainnya. Indonesia hanya berada di peringkat 69 dari 127 negara, di 
bawah Malaysia (posisi 65) dan Brunei (posisi 34). Sementara IPM 
NTT tahun 2017,  berada pada skor 63.73. Skor ini masih jauh dari 
IPM Nasional sebesar 70.81, atau berada pada peringkat dua terakhir 
secara nasional. Sedangkan IPM Manggarai 2016, dengan skor 61,67, 
berada pada peringkat enam besar terbawah di NTT.

Salah satu dampak pandemi Covid-19 di wilayah Manggarai, 
menurunnya kualitas dan keadaan sosial ekonomi dan melambatnya 
pertumbuhan ekonomi (https://www.ranaka-news.com/2020/05/20/
pertumbuhan-ekonomi-ntt-melambat-di-triwulan-i-2020/). 
Kualitas keadaan sosial ekonomi menurun karena sumber 
pendapatan menjadi kurang. Adanya kebijakan pembatasan jam 
kerja, larangan melakukan aktivitas relasional, termasuk aktivitas 
produktif ekonomi menyebabkan kurangnya pendapatan (Abdul, 
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2020; Chairul, 2020). Keadaan ini sudah pasti menambah jumlah 
angka kemiskinan dan keterbelakangan. Bahkan pada titik tentu, 
kemiskinan dan keterbelakangan ini justru bisa menjadi pemicu 
akselerasi penyebaran virus ini (Trio, 2020). Asumsinya, kemiskinan 
dan keterbelakangan merupakan predisposisi menyebarnya berbagai 
penyakit, termasuk penyakit menular (Kartono, 2014; Russel, 2007). 
Orang miskin dengan kekebalan tubuh yang rendah memiliki derajat 
kerentanan tinggi tertular penyakit, termasuk virus Corona (Aditya, 
2020). Meskipun fakta lain menunjukkan, negara-negara maju 
dengan penduduk kaya seperti China, AS, Italia, Inggris, Prancis, 
dll, ternyata tidak kebal terhadap wabah penyakit menular (Kompas 
TV, 2020). Dengan kondisi ekonomi seperti ini, alih-alih menjaga 
kesehatan, sebagian masyarakat tetap menjalankan aktivitas 
ekonomi, meski pun beresiko terhadap kesehatan tubuhnya. Mereka 
lebih mementingkan kerja untuk memenuhi kebutuhan makan 
setiap hari, dibandingkan pertimbangan ancaman virus ini terhadap 
kesehatan tubuhnya (Danam 2020). 

Dari perspektif psiko-sosial, krisis ekonomi saat pandemik 
Covid-19 sudah berimbas pada munculnya depresi psikis yang 
menyebabkan imunitas tubuh melemah (Popper, 1950; Tapung, 2018). 
Situasi depresi ini bisa memunculkan masalah baru, yakni angka 
kriminalitas meningkat. Migrasi besar-besaran (pulang kampung) 
menimbulkan masalah sosial baru di pedesaan, seperti daya tampung 
keluarga, kesiapan makan minum, dan ketersediaan lapangan kerja. 
Situasi ini, selain menambah beban sosial dan ekonomi, tetapi 
juga beban psikis di mana masyarakat takut berinteraksi dengan 
para pendatang baru yang berasal dari wilayah berstatus zona 
merah (Indranil, 2020). Sementara, berita atau informasi mengenai 
pasien meninggal akibat terjangkit virus membuat orang gelisah, 
cemas dan memunculkan sikap dan pikiran curiga kepada orang 
lain. Situasi ini dapat menimbulkan indeks kebahagiaan menurun 
(Mehdi, 2020; Syaifudin 2020). Oleh karena itu, perlu ada upaya 
penguatan psikologis agar masyarakat Manggarai bisa lepas dari 
situasi psikosomatik tersebut. Perlu ada upaya untuk membangun 
optimisme dalam diri masyarakat bahwa wabah ini pasti akan 
segera berlalu. 
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3. Pendidikan. 

Keberhasilan penanganan Covid-19 juga sangat ditentukan 
oleh tingkat pendidikan dan pengetahuan masyarakatnya. Hasil 
verifikasi Pusat Data dan Statistik Pendidikan dan Kebudayaan 
(PDSPK 2017/2018) menggambarkan,  APK tingkat PAUD sebesar 
64,4%; SD sebesar 112,8%; SMP sederajat sebesar 100,6%; SMA 
sederajat sebesar 98,9%.  Sedangkan angka partisipasi Murni 
(APM), tingkat SD sebesar 93,3%; SMP sederajat sebesar 74,1%; 
SMA sederajat sebesar 74,3%. Dari perbandingan data APK dan 
APM ini secara sepintas kita menilai bahwa masih cukup banyak 
anak yang masuk sekolah tidak sesuai dengan usia psikologi belajar 
(Santrock, 2010). Ada anak yang umurnya seharusnya sudah berada 
di sekolah lanjutan, tetapi masih mengenyam pendidikan di bangku 
sekolah dasar. Hal ini tentu sangat menghambat proses belajar yang 
bisa memengaruhi capaian hasil belajarnya. APK dan APM tentu 
terkait juga dengan angka partisipasi sekolah (APS).  Menurut BPS 
Manggarai (2017) penduduk usia 7-12 tahun dan usia 13-15 tahun 
sudah mencapai 96,4% dan 85,2%. Hal tersebut menunjukkan masih 
terdapat sekitar 3,6% anak usia 7-12 tahun dan sekitar 14,8% anak 
usia 13-15 tahun yang tidak bersekolah, baik karena belum pernah 
sekolah, putus sekolah, atau tidak   melanjutkan ke jenjang yang lebih 
tinggi. Pada tahun ajaran 2017/2018, jumlah siswa yang putus sekolah 
dan mengulang di SD: 52 dan 2.136; SMP: 164 dan 25; SMA: 52 dan 20; 
SMK: 130 dan 6. Jumlah angka putus sekolah yang paling tinggi ada 
di jenjang SMP dan SMK. Cukup tingginya angka putus sekolah ini, 
sejalan dengan data United Nations Children’s Fund (UNICEF, 2016), 
yang merilis sekitar 3 juta anak Indonesia tidak dapat menikmati 
pendidikan lanjutan.  Dari jumlah itu, sebanyak 700 ribu anak usia 
SD, 1,9 juta anak SMP dan selebihnya anak SMA dan PT.  Pada sisi 
lain, partisipasi anak usia dini terhadap layanan pendidikan melalui 
pendidikan anak usia dini (PAUD) masih terbatas dan tidak merata. 
Dari sekitar 28,2 juta anak usia 0-6 tahun, yang memperoleh layanan 
pendidikan baru 7,2 juta (25,3%).  Untuk anak usia 5-6 tahun yang 
berjumlah sekitar 8,14 juta anak, baru sekitar 2,63 juta anak (32,36%) 
yang memperoleh layanan  pendidikan di TK. Rata-rata anak-anak 
yang mengikuti PAUD pada umumnya berasal dari keluarga mampu 
di daerah perkotaan. Sementara anak-anak dari keluarga miskin 
dan anak-anak perdesaan belum memperoleh kesempatan secara 
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proporsional.   

Sementara, menurut data Survei Ekonomi Sosial Nasional 
(Susenas, 2016),  terdapat 5,3 juta anak usia 7-18 tahun  mengalami 
putus sekolah dan tidak memiliki keterampilan hidup (life skill) 
sehingga menimbulkan masalah ketenagakerjaan. Adanya disparitas 
antara hasil pendidikan dan kebutuhan dunia kerja, disebabkan 
kurikulum yang tidak selaras dan sesuai (mis-link dan mis-macth) 
dan materinya kurang fungsional dan tanggap terhadap kebutuhan 
dunia kerja. Hasil riset BPS (sejak 2005), faktor dominan yang 
menyebabkan tingginya angka putus sekolah, 76% karena alasan 
ekonomi (67,0%, karena biaya sekolah dan 8,7% harus bekerja harus 
bekerja dan mencari nafkah).  Angka putus sekolah juga masih 
dipengaruhi sekitar 7-8% faktor budaya, antara lain efek hegemoni 
paternalisme yang masih kental di beberapa wilayah (anggapan 
perempuan tidak perlu sekolah tinggi), dan kebiasaan konsumtif 
akibat banyaknya urusan adat.  

Permasalahan mutu luaran pendidikan selalu terkait 
dengan mutu masukan dan mutu proses. Mutu masukan 
pendidikan dapat dilihat dari kesiapan fisik dan mental siswa 
dalam mendapatkan kesempatan pendidikan. Secara nasional, data 
Riskedas 2017 menunjukkan,  46% siswa berada dalam kategori 
tingkat kebugaran “kurang” dan 37% dalam tingkat kebugaran 
“sedang”. Sementara, data Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas, 
2013)  mengungkapkan, dari sekitar 18 juta anak usia balita, 5 juta 
(28%)  berstatus “kekurangan gizi” dan lebih dari 50% anak SD/MI 
menderita “cacingan” (Riskesdas, 2017). 

Siklus putus sekolah bermata rantai dengan persoalan lain 
seperti kemiskinan, penggangguran dan masalah sosial. Putus 
sekolah mengakibatkan bertambahnya jumlah angka kemiskinan, 
pengangguran, kenakalan anak dan tindak kejahatan dalam 
kehidupan sosial masyarakat. Data Kemensos 2011, dari total 
344.159 penduduk di Kabupaten Manggarai, sebanyak 58.667 
jiwa dikategorikan orang sangat miskin. 63.849 jiwa berkategori 
miskin; kategori hampir miskin 2.524 jiwa dan 560 jiwa bertatus 
rentan miskin. Dari total empat kategori data kemiskinan ini 
dipersentasikan 43,27% dari total 344.159 penduduk di Kabupaten 
Manggarai, atau  52,18% dari 84.770 Kepala Keluarga (KK) di 
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Manggarai (Vox NTT, 25/02/2017). Berdasarkan data ini, hampir 
20-30 % sumbangan kemiskinan di NTT muncul dari Manggarai. 
Per Maret 2018, orang miskin NTT sejumlah 1.134,74 ribu (21,38%). 
Jumlah penduduk miskin di daerah perdesaan 1.020,21 ribu; dan di 
perkotaan 121.95 ribu) (BPS NTT, 2018). 

Secara nasional, konstribusi dari angka putus sekolah 
terhadap tingkat penggangguran suatu wilayah (termasuk NTT) 
bisa berkisar 60-70%. Sekitar 80-90% pengangguran berkontribusi 
pada tingginya tingkat kemiskinan suatu wilayah. Data BPS (2018) 
menunjukkan angka pengangguran terbuka di Indonesia berjumlah 
7 juta jiwa (5,34%). Pengangguran lulusan SD 2,67%; SMP, 5,18%; 
SMA, 7,19%, SMK, 7,19%, Diploma I-III, 7,92% dan D-IV/S-1, 
6,31%. Sementara menurut Data BPS Manggarai (2017), tingkat 
pengangguran mencapai 4,09 % (Perempuan, 4,88%; Laki-Laki, 
3,51%). Sementara indeks kriminalitas di Manggarai mengalami 
peningkatan 5-7% setiap tahunnya (Tapung, 2018). Tingginya angka 
kemiskinan, pengangguran dan masalah sosial, menjadi beberapa 
indikator penguat bagi predikasi status Kab. Manggarai sebagai 
salah satu wilayah tertinggal di Indonesia berdasarkan Perpres RI 
No. 131 tahun 2015.  

Berdasarkan pemetaan masalah dan analisis terhadapnya, 
terdapat tiga hal krusial  yang menjadi perhatian dalam menawarkan 
konsep tawaran solusi dari Tim OiC, yakni:

1) Pengetahuan dan pemahaman masyarakat terhadap isu dan 
informasi Covid-19 masih rendah. Hal ini berhubungan dengan 
kondisi tingkat pendidikan masyarakat dan literasi kesehatan 
yang belum sepenuhnya mendukung. Sikap masa bodoh, ignoran, 
apatis dan indiferen terhadap isu-isu kesehatan, bukan karena 
disengaja, tetapi lebih banyak disebabkan karena minimnya 
pengetahuan personal, dan juga masih belum optimalnya upaya 
promosi, edukasi dan prenvensi yang dibuat oleh pemerintah, 
gereja, lembaga pendidikan dan lembaga masyarakat (Eikenberry, 
2020). Belum membudayanya kebiasaan Perilaku Hidup Bersih 
dan Sehat (PHBS) membuat masyarakat terjebak dalam gaya 
hidup fatalistik, di mana mereka menganggap bahwa urusan 
hidup dan mati merupakan urusan takdir semata. Gaya hidup 
fatalistik ini membuat masyarakat Manggarai menjalankan pola 
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aktivitas kerja, makan, minum, rokok dan jam istirahat yang 
tidak proposiornal dan tanpa memperhatikan standar-standar 
kesehatan yang lazim. 

2) Situasi kemiskinan yang mendera sebagian besar umat 
Keuskupan Ruteng, selain disebabkan karena kemampuan 
hidup (life skill) dan daya juang (fighting spirit) serta kualifikasi 
pendidikan yang rendah, juga disebabkan karena faktor tingkat 
kemandirian ekonomi yang rendah. Masyarakat sudah terbiasa 
mengharapkan Bantuan Langsung Tunai (BLT) yang diberikan 
pemerintah (Arifin, 2020). Ketidakmandirian ini, justru bisa 
menjadi salah satu pencetus dari gaya hidup bermalas-malasan, 
melakukan aktivitas yang tidak produktif dan berpikir fatalistik. 
Di sisi lain, situasi kemiskinan sangat dekat dengan situasi 
kurangnya asupan gizi dan kebahagiaan dalam keluarga. 
Rendahnya asupan gizi dan kebahagian dalam keluarga, dapat 
menurunkan daya tahan (imunitas) tubuh seseorang dan menjadi 
sumber munculnya berbagai jenis penyakit menular dan tidak 
menular. Penyakit menular dan tidak menular ini dapat menjadi 
penyakit penyerta (komorbid) yang mempercepat komplikasi 
Covid-19. 

3) Konsep solusi untuk melakukan sosialisasi mengenai protokol 
kesehatan kepada masyarakat ini, bertolak dari hasil penelitian 
yang dilakukan oleh Benjamin van Rooij dan Emmeke B. 
Kooistra dari Universityof Amsterdam, menunjukkan bahwa 
orang lebih mematuhi pedoman pencegahan Covid-19 karena 
mereka termotivasi bukan karena ancaman. Penelitian paling 
komprehensif saat ini terkait pencegahan penularan Virus 
Corona yang dijelaskan dalam Jurnal Medis Lancet, yaitu orang-
orang sedikitnya harus berjarak 1 meter dalam berinteraksi 
sehari-hari. Sementara itu, untuk menurunkan risiko penularan 
lebih rendah lagi, maka harus menggunakan masker dan 
pelindung mata, selain rajin menjaga kebersihan dan cuci tangan 
(Halimatusyadiah, 2020). 

4) New normal dengan protokol kesehatan Covid-19 merupakan 
wujud kepastian keberlangsungan masa depan bangsa. Dengan 
penerapan new normal life atau new normal habits yang terukur, 
Indonesia tetap menjadi negara maju, yang mampu bersaing 
dengan negara-negara lainnya. Kegiatan sosialisasi, edukasi 
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dan diseminasi mengenai protokol kesehatan menjadi sangat 
strategis dan urgen dalam menghadapi kebijakan new normal 
(Halimatusyadiah, 2020). Kebijakan new normal mendorong 
masyarakat untuk kembali beraktivitas seperti semula dengan 
tetap menerapkan protokol kesehatan. Budaya baru akan 
terbentuk dan menjadi suatu kesempatan bagi sebuah negara 
memajukan budaya yang melekat pada diri masyarakat. Dalam hal 
ini, masyarakat menerima budaya baru sembari meningkatkan 
dan memajukan budaya lama. Bahkan justru budaya yang sudah 
terbentuk sejak dulu, diperbaharui dan dikontekstualisasi 
sesuai dengan kebutuhan dan kepentingan masyarakat. Dengan 
munculnya Covidd-19, budaya dan semangat saling solider, 
berbela rasa, bergotong-royong mulai tercipta dan bisa menjadi 
budaya baru yang positif dan konstruktif dalam kehidupan 
masyarakat (Tapung, 2020). Demi mendukung tumbuhnya budaya 
dan semangat baru ini, dibutuhkan trigger, antara lain melalui 
sosialisasi, edukasi dan diseminasi agar masyarakat tercerahkan 
dan termotivasi melakukan kebiasaan-kebiasaan positif di 
tengah masyarakat, keluarga dan tempat kerja (Zahrotunnimah, 
2020). Melalui sosialisasi, edukasi dan diseminasi, masyarakat 
dimampukan untuk memahami dan menghayati seluruh aturan 
dalam tatanan baru, sehingga mempercepat pemulihan kondisi 
negara bangsa Indonesia pulih, baik dari segi sosio-ekonomi, 
sosio-hegienik maupun psiko-sosial. 

Berdasarkan empat masalah penting di atas, perlu ada solusi 
dan tindakan nyata dengan fokus pada tiga isu dasar: (1) Penyadaran 
umat Keuskupan Ruteng tentang bahaya munculnya Covid-19, seraya 
membangun kesadaran kritis untuk melindungi wilayah kota dari 
paparan virus. Kegiatan penyadaran ini diikuti dengan pemberian 
berbagai informasi teraktual tentang penyebaran virus secara global, 
nasional dan lokal; berikut dampak-dampak yang ditimbulkan;  (2) 
Penyadaran umat Keuskupan Ruteng untuk mencegah penyebaran 
virus dengan menjalankan kebiasaan Perilaku Hidup Bersih dan 
Sehat (PHBS) seperti rajin mencuci tangan, membersihkan toilet, 
makan makanan bergizi, berjemur saat pagi hari, meminum air 
putih yang cukup, berolah raga kurang lebih 30 menit setiap hari dan 
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meminum vitamin. Selain itu, masyarakat diajak untuk mengikuti 
protokol kesehatan yang sudah dihimbau pemerintah seperti, tetap di 
rumah (stay at home), selalu mengenakan masker bila keluar rumah 
atau berada di tempat umum, menjaga jarak sosial (social distancing) 
dan menjaga jarak fisik (physical distancing). (3) Penyadaran umat 
Keuskupan Ruteng untuk tetap menjaga kesehatan dan imunitas 
tubuh selama masa covid-19 dengan mengonsumsi makanan bergizi 
dengan porsi sayur dan buah yang lebih banyak, meminum vitamin 
dan mengurangi kebiasaan rokok dan minun minuman beralkohol.  

Gambar 5.
Vox Point Manggarai Bagi Masker kepada Umat

Tiga fokus kegiatan dinyatakan melalui berapa kegiatan 
aksional, yaitu: (1) bekerja sama dengan pihak terkait  (pemerintah, 
gereja, Lembaga Swadaya Masyarakat, dan organisasi kepemudaan) 
untuk membagi masker kepada kelompok-kelompok rentan Covid-19, 
disertai dengan edukasi cara menggunakannya secara tepat; (2) 
bekerja sama dengan pihak terkait (pemerintah, gereja, Lembaga 
Swadaya Masyarakat, dan organisasi kepemudaan) menyiapkan 
beberapa faslitas cuci  tangan di beberapa rumah tangga dan tempat 
publik serta memberi sosialisasi cara menggunakannya; (3) bekerja 
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sama dengan pihak terkait (pemerintah, gereja, Lembaga Swadaya 
Masyarakat, dan organisasi kepemudaan) dalam mengampanyekan 
tentang protokol kesehatan seperti mengenakan masker, mencuci 
tangan dan menjaga jarak sosial-fisik. Kampanye ini dilakukan 
melalui media sosial ( facebook, instagram, whatsapp group) dan 
tempat-tempat umum dalam bentuk banner dan baliho. 

Dampak Sosialisasi dan Edukasi Protokol 
Kesehatan

Kegiatan sosialisasi protokol kesehatan bagi umat keuskupan 
Ruteng telah dilaksanakan dengan berbagai bentuk-bentuk 
kegiatan. Selain posko sendiri yang terlibat, organisasi seperti Vox 
Point  Manggarai dan Wanita Katolik Republik Indonesia (WKRI) 
juga ikut aktif terlibat dalam kegiatan ini. Narasi kualitatif mengenai 
dampak dari kegiatan sosialisasi dan edukasi ini, seperti yang ada 
pada beberapa poin berikut ini: 

(1) Dengan adanya kegiatan sosialisasi ini,  umat keuskupan Ruteng 
telah dibekali beberapa informasi kesehatan dan sosial ekonomi 
untuk mengantisipasi masa eskalasi dan kurasi Covid-19, yang 
diperkirakan terjadi sampai Juli 2020; termasuk juga ketika  
diberlakukan era new normal. Masyarakat juga sudah dihimbau 
untuk menyiapkan diri sejak dini, agar mulai tidak perlu merasa 
panik dan kaget dengan perubahan kebijakan yang akan dibuat 
pemerintah. Mereka diminta untuk senantiasa tenang dan tetap 
melakukan aktivitas seperti biasa, dengan tetap memperhatikan 
kesehatan diri dan lingkungan. Adanya sosialisasi cukup 
menguatkan dan mengangkat moral kehidupan umat keuskupan 
Ruteng. Perjumpaan dengan mereka semakin menumbuhkan 
solidaritas yang kuat dalam menghadapi pandemi ini. Beberapa 
di antaranya mengungkapkan bahwa mereka merasa ‘tidak 
sendiri’ dalam menghadapi masalah ini. Ternyata ada pihak 
lainnya memperhatikan kondisi mereka dan memberikan cukup 
banyak informasi terkait penyebaran Covid-19. 

(2) Kegiatan sosialisasi ini cukup berdampak pada mulai 
meningkatnya pengetahuan dan kesadaran kritis masyarakat 
umat keuskupan Ruteng mengenai bahaya munculnya Covid-19. 
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Kesadaran kritis mulai bertumbuh di lingkungan keluarga, kerja, 
kampus dan rumah ibadah. Hal ini dibuktikan dengan adanya 
kesepakatan dan kesepahaman dalam berikhtiar melindungi 
wilayah rumah, kerja dan tempat ibadat serta kampus dengan 
berinisiasi membuat tempat pencucian tangan berikut sabun 
dan saluran air mengalir, dan sudah terbiasa menggunakan 
masker ketika beraktivitas di tempat umum.

Gambar 6. 
Anak-anak dan Para Ibu Mencuci Tangan 

(3) Setelah mendapat sosialisasi, edukasi dan diseminasi mengenai 
protokol kesehatan, ada beberapa insan masyarakat dan 
kelompok keluarga yang mulai sadar akan pentingnya kebiasaan 
Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) seperti rajin mencuci 
tangan, membersihkan toilet, makan makanan bergizi, berjemur 
saat pagi hari, meminum air putih yang cukup, berolah raga 
kurang lebih 30 menit setiap hari dan meminum vitamin. 
Mereka beritikad untuk menjalankan kebiasaan ini sebagai 
upaya mencegah paparan virus. Setelah mendapat pendidikan 
sosialisasi, mereka berkomitmen untuk selalu tetap di rumah 
(terutama anak-anak dan orang tua yang berumur 65 tahun ke 
atas), selalu mengenakan masker bila keluar rumah atau berada 
di tempat umum, menjaga jarak sosial (social distancing) dan 
menjaga jarak fisik (physical distancing), pada masa pandemik. 
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Gambar 7. 
Baliho di  Wilayah Gereja Katedral Ruteng

(4) Setelah kegiatan sosialisasi dibuat, terdapat beberapa anggota 
masyarakat umat keuskupan Ruteng yang mulai membangun 
komitmen untuk memelihara kesehatan dan imunitas tubuh 
selama masa covid-19 dengan sesering mungkin mengonsumsi 
makanan dan minuman bergizi. Dengan sosialisasi yang 
diberikan tim OiC, cukup banyak di antara umat keuskupan 
Ruteng yang mulai menyadari tentang pola makan-minum yang 
tidak sehat selama ini, seperti asupan gizi yang tidak seimbang 
(porsi karbohidrat/nasi lebih banyak dibanding protein dari 
daging dan sayur), kurang memperhatikan kesehatan anggota 
badan, tidak sering mandi dan sikat gigi, membuang air besar 
tidak pada tempatnya (tidak memiliki jamban), minum alkohol 
(arak) dalam jumlah yang tidak terukur, dan kebiasaan merokok 
sepanjang waktu. Tentu aktivitas dan kebiasaan hidup yang 
buruk dan tidak sehat ini akan sangat memengaruhi kesehatan 
dan kekebalan (imunitas) tubuh umat keuskupan Ruteng. Virus 
model apapun, justru akan bertransmisi begitu cepat pada 
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masyarakat dengan pola dan kebiasaan hidup yang tidak sehat 
(Mehdi, 2020).  

(5)  Dalam rangka normal baru (new normal), tempat peribadatan 
sudah dibuka kembali (https://www.kitaindonesia.com/
akhirnya-gereja-di-keuskupan-ruteng-kembali-dibuka/). 

Sesuai dengan instruksi pastoral keuskupan Ruteng, Tim OiC 
mensosialisasikan beberapa hal: Ritus agama dan adat dijalankan 
dengan tetap mengikuti standar protokol pencegahan Covid-19. 
Peribadatan di gereja atau masjid, sedapat mungkin mengikuti 
protokol wajib, antara lain:  Umat atau jemaah mengenakan masker; 
mencuci tangan di air mengalir dengan sabun; sebelum masuk 
gereja atau masjid, dicek suhu tubuh oleh petugas kesehatan; dan 
saat berada di dalam gereja atau masjid, duduk atau berdiri dengan 
jarak kurang lebih 1 meter dengan umat atau jemaah yang lain.  

Simpulan 
Kegiatan pelayanan sosial karitatif kepada kelompok rentan/

berisiko merupakan tanggung jawab moral sosial kemanusiaan 
dari semua pihak, termasuk Gereja Katolik Keuskupan Ruteng. 
Sebagai lembaga sosial religius Gereja Katolik Keuskupan Ruteng 
melalui kehadiran posko “Omnia in Caritate”, terpanggil untuk 
memperhatikan kelompok rentan selama masa pandemi Covid-19. 
Perhatian terhadap kelompok rentan ini telah berdampak pada 
pulihnya keadaan fisiologis dan dan psikologis, sehingga mereka 
boleh menjalani masa pandemi dan new normal ini tanpa rasa 
kuatir dan cemas. Perjumpaan kelompok rentan ini dengan 
Bapa Uskup dan Tim Pokso OiC telah membawa keseimbangan 
keadaan para kelompok rentan ini. Pelayanan sosial karitatif telah 
turut menyadarkan kelompok ini agar tetap memiliki kesadaran 
higienik dalam memelihara dan menjaga kondisi tubuhnya selama 
masa pandemi ini dan masa-masa yang akan datang. Kehadiran 
tim posko OiC dalam kegiatan pelayanan sosial karitatif dalam 
bentuk pemberian bantuan sosial berupa sembako, vitamin dan 
alat pelindung (masker) cukup membantu kelompok rentan dalam 
memenuhi kebutuhan asupan gizi selama masa pandemi ini. 
Asupan gizi yang cukup akan sangat membantu mempertahankan 
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imunitas/stamina fisik, kelangsungan kebutuhan ekonomi, serta 
menjaga kesehatan tubuh. Kegiatan pelayanan sosial karitatif 
ini juga berdampak pada pengakuan terhadap eksistensi Gereja 
Katolik sebagai lembaga sosial religius yang tidak saja menawarkan 
keselamatan surgawi (eskatologis), tetapi juga mampu mewartakan 
secara nyata keselamatan duniawi, sekarang dan di sini (hic et nunc). 

Sementara itu, sebagian besar masyarakat Keuskupan 
Ruteng belum menyadari pentingnya menjaga kesehatan tubuh 
selama masa Pandemi Covid-19 dengan mengikuti protokol 
kesehatan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Rendahnya 
kesadaran ini disebabkan oleh rendahnya tingkat pengetahuan 
mengenai dampak Covid-19 bagi tubuh manusia dan resikonya bila 
tidak dicegah dan diantisipasi. Rendahnya kesadaran ini dicetus 
juga oleh kondisi tekanan ekonomi yang sebagian dari mereka 
bersikap acuh tak acuh dan masa bodoh. Mereka lebih memilih 
menjalankan aktivitas ekonomi untuk memenuhi kebutuhan makan 
minum sehari-hari, dibandingkan upaya menjaga diri dari resiko 
terpapar virus dan jenis penyakit lainnya. Keadaan ini, tentu tidak 
bisa dibiarkan. Umat/masyarakat harus disadarkan secara personal 
maupun komunal mengenai bahaya virus ini dan potensi terjangkit 
jenis penyakit lain bila tidak ditangani. Menjelang new normal, 
kesadaran personal dan komunal menjadi kunci penanganan virus 
ini. Umat/masyarakat adalah garda terdepan untuk mencegah dan 
menangani penyebaran virus ini. Kegiatan-kegiatan penyadaran 
melalui sosialiasasi, edukasi dan diseminasi berbagai bentuk tata 
aturan (protokol) dan himbauan menyangkut kesehatan diri dan 
komunitas masyarakat perlu senantiasa digalakkan. Sosialisasi, 
edukasi dan diseminasi mengenai pemakian masker di tempat 
umum, mencuci tangan, dan menjaga jarak sosial dan fisik yang 
intensif sudah membantu masyarakat untuk menyadari pentingnya 
menjaga diri dan masyarakat dari serangan virus dan jenis penyakit 
lainnya. Umat Keuskupan Ruteng secara perlahan mulai menyadari 
pentingnya menjaga diri dan lingkungan dengan mulai mengenakan 
masker saat berada di tempat umum, mencuci tangan  dan menjaga 
jarak sosial dan fisik. 
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Dalam perlintasan waktu, kurang lebih dua tahun terakhir 
ini, jika dihitung mulai Bulan Maret 2020 hingga Bulan Oktober 
2021, dunia meniti langkah dalam malam kelam pandemi COVID-19. 
Sekitar 236 juta orang di seluruh dunia terinfeksi COVID-19—
sekitar 4,8 juta dari antaranya meninggal.1 Jumlah itu pasti masih 
terus merangkak naik. Situasi ini juga menciptakan sekian banyak 
kantong kemiskinan baru. Penderitaan dan kematian adalah pesan 
tunggal sejarah masyarakat global.

Redefinisi kehidupan nampak sebagai salah satu langkah 
penting yang mesti ditempuh manusia pada hari-hari ini. Sekian 
banyak konsep, pemahaman, dan pengalaman lama satu demi satu 
runtuh dan kehilangan nilai aktualitas. Basis-basis kelembagaan 
baik pada tataran material maupun moral menghadapi ancaman 
pengerusan makna kehadiran di tengah sejarah.2 Bahkan, ranah 
paling privat—perjumpaan jiwa manusia dengan Sang Khalik—juga 
mendapatkan tantangan baru dalam pemaknaannya. Dari titik ini, 
ada panggilan yang terdengar begitu nyaring menelusup ke dalam 
kesadaran—pentingnya menakar ulang cara pandang kita terhadap 
pandemic COVID-19.3

Gelombang Kejutan
Pandemi COVID-19 mencuat sedemikian rupa sebagai 

sebuah kejutan global. Tragisnya, dunia menghadapinya tanpa 
persiapan. Masyarakat internasional menerimanya tanpa pernah 
memprediksi sebelumnya. Lebih mengerikan lagi, pandemi ini 
melampaui kemampuan visi historis manusia dengan segala 
kecanggihan teknologi di segala lini kehidupan. Dunia tidak mampu 
melacak pandemi ini secara menyeluruh.

1  COVID-19 live updates: AstraZeneca vaccine reaches Antarctica, Medical News Today, October 
10, 2021. Sumber:  https://www.medicalnewstoday.com/articles/live-updates-coronavirus-covid-19 
Diunduh pada 10 Oktober 2021.
2 Hakovirta, Marko, and Navodya Denuwara. “How COVID-19 redefines the concept of 
sustainability.” Sustainability 2020, 12, 3727 (2020): 3727.
3 Del Castillo, Fides A., Clarence Darro Del Castillo, and Jeff Clyde Corpuz. “Dungaw: Re-
imagined religious expression in response to the COVID-19 pandemic.”  Journal of religion and 
health (2021): 1.
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Ketiadaan perangkat pengetahuan yang memadai dalam 
menyikapi pandemi COVID-19 menyebabkan manusia terjebak 
dalam asumsi dangkal. Pertama, begitu sering kita mendengar 
lontaran kotbah-kotbah spiritualis yang menuduh Tuhan sebagai 
sumber malapetaka pandemi ini. Agama mengembalikan persoalan 
ini kepada Tuhan. Pandemi adalah satu bentuk hukuman Tuhan 
bagi manusia. Konsekuensinya, manusia harus taat menjalaninya.  

Kedua, banyak pihak juga menghubungkan COVID-19 
dengan teori konspirasi. Di sisi ini, teknologi informasi memainkan 
peran berbeda. Memang, teknologi informasi dengan ikhtiar agar 
dapat digunakan dengan visi kemanusiaan—agar komunitas 
manusia menjadi lebih aman di bawah pandemic—namun pada sisi 
sebelahnya badai informasi juga menghasilkan pembodohan akhlak. 
Bagi sebagian orang, pandemi COVID-19 tidak lebih daripada sebuah 
taktik perang ekonomi global belaka.4

Zona Pengalaman Pandemi COVID-19
Terjerembabnya manusia dalam cangkang asumsi-

asumsi menyesatkan ini menyebabkan suksesnya pandemi 
COVID-19 mengurung kita dalam jangka waktu yang tidak pernah 
terbayangkan sebelumnya. Kejadian yang dianggap hanya seperti 
sepotong kesuraman, ternyata kemudian memuncak sebagai malam 
kelam terpanjang yang pernah membungkus semesta dan kehidupan 
manusia. Ungkapan bernada jenaka dan mengolok-olok COVID-19 
lenyap di awal kemunculannya kemudian berganti kepanikan dalam 
simpul tunggal rasa kalah.

Di hitungan tahun kedua kemunculannya, dengan sedikit 
keberhasilan menahan laju amukannya, kita menemukan banyak 
refleksi dan pemaknaan baru atas COVID-19 ini. Salah satu 
kristalisasi makna dari lahirnya kesadaran baru atas bencana 
kemanusiaan ini merujuk pada pembagian pandemic COVID-19 ini 

4 Pummerer, Lotte, Robert Böhm, Lau Lilleholt, Kevin Winter, Ingo Zettler, and Kai Sassenberg. 
“Conspiracy theories and their societal effects during the COVID-19 pandemic.” Social Psychological 
and Personality Science (2020): 19485506211000217.
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ke dalam beberapa zona pengalaman.5 Sebagian ahli membaginya 
ke dalam tiga zona.  Sementara sebagiannya lagi ke dalam empat 
zona. Pembagian zona-zona ini terutama merujuk pada konstruksi 
tanggapan manusia individual dan komunal atas pandemi COVID-
19.6

Pertama, zona ketakutan (fear zone). Manusia terhimpit dalam 
ruang ketakutan massal. Zona pertama ini menguasai masyarakat 
global pada hitungan waktu yang berbeda pada setiap komunitas. 
3 bulan pertama merujuk pada zona penuh ketakutan ini. Manusia 
takut menjalankan kegiatan, Manusia takut mati. Di beberapa kota, 
orang-orang menyerbu pusat perbelanjaan, membeli apa saja yang 
diperlukan. Ketidakberdayaan adalah pengalaman puncak dari zona 
pertama ini. 

Kedua, zona belajar (learning zone). Pada pertengahan tahun 
2020, optimisme mulai tumbuh kembali. Media dipenuhi dengan 
percakapan tentang penemuan vaksin. Teknologi kesehatan bekerja 
cepat menemukan penangkal ampuh COVID-19. Secara psikologis, 
masyarakat global mulai belajar menghadapi ketidakpastian yang 
tumbuh dari kawah pandemic dengan menyusun pola penyesuaian 
efektif. Kita mendengar munculnya new normal sebagai strategi dan 
budaya kehidupan baru di tengah pandemi. 

Ketiga, zona pertumbuhan (growth zone). Pada pertengahan 
2021, vaksinasi sudah menjangkau banyak sudut dunia. Vaksinasi 
menumbuhkan keyakinan pada tingkat yang semakin kuat. 
Resiliensi terbentuk semakin matang. Ketika komunitas global 
mencapai zona ini, pemulihan multi-dimensi kehidupan manusia 
mencapai titik akselerasi konstruktif. Kita bisa melangkah dengan 
keyakinan yang semakin kuat menjahit kembali kehidupan yang 
tercabik selama COVID-19.

5 Kumar, Santosh, Sunitha Kodidela, Asit Kumar, Kelli Gerth, and Kaining Zhi. “Intervention and 
improved well-being of basic science researchers during the COVID 19 era: a case study.” Frontiers 
in psychology 11 (2020).
6 Lionel Franfort, From Fear to Enlightenment: Building Resilience During Covid Year One, INSEAD 
Knowledge, March 29, 2021. Sumber: https://knowledge.insead.edu/blog/insead-blog/from-fear-
to-enlightenment-building-resilience-during-covid-year-one-16346  Diunduh pada 11 Oktober 
2021.
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Fajar Kesadaran Baru
Ketiga zona di atas memuncak pada fase pencerahan.7 Fase ini 

juga diasosiasikan dengan zona keempat pandemic COVID-19. Sebuah 
zona pencerahan. Pada zona ini, masyarakat global tercerahkan—
baik pada tataran kesadaran—maupun pada bangunan etika 
kehidupan pasca-COVID-19. Revisi dan revitalisasi aspek-aspek 
paling mendasar kehidupan manusia mencapai tingkatan paling 
menggetarkan. 

Salah satu contoh terdekat adalah solidaritas sosial global 
yang dibersihkan dari arogansi dan ketamakan. Sebab, semua 
sepakat bahwa keberlangsungan dunia ini hanya akan tercapai jika 
setiap orang dan setiap komunitas bangsa dapat menjaga kehidupan 
komunitas lain dengan penuh tanggung jawab. Diri kita akan terluka 
jika kita melukai orang lain. Pandemi COVID-19 menjernihkan 
asumsi-asumsi sesat yang membenamkan akal sehat sebagai satu-
satunya pemicu tumbuhnya kesadaran baru.

Pada aras kesadaran ini, tulisan-tulisan yang terbungkus 
apik dalam buku ini, niscaya merefleksikan perjalanan melintasi 
malam kelam COVID-19. Para penulis—juga pembaca—kita semua 
adalah para penyintas COVID-19 yang amat beruntung. Kita sedang 
menyaksikan bagaimana sejarah, peradaban, dan kemanusiaan 
yang remuk tidak berbentuk di bawah amukan pandemi COVID-19 
secara perlahan mulai bangkit kembali meraih kilatan cahaya yang 
tersisa di ujung berakhirnya malam kelam pandemic COVID-19. 
Kita sedang menyambut fajar baru kehidupan di sisa malam kelam 
pandemic COVID-19.

7 Sam Agatre Okuonzi, COVID-19 : fears, anger, reflection and enlightenment, BMJ Global Health, 
15 Juni 2020. Sumber: https://blogs.bmj.com/bmjgh/2020/06/15/covid-19-fears-anger-reflection-and-
enlightenment/ Diunduh 11 Oktober 2021.






