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SAMBUTAN REKTOR 

Puji syukur kepada Allah swt. atas segala nikmat, rahmat, 
dan berkah-Nya yang tak terbatas. Salawat dan Salam 
semoga tercurah kepada Rasulullah Muhammad saw.  

Di tengah situasi penuh keterbatasan karena pandemi 
global Covid-19, karya buku “Sistem Informasi Manajemen” 
yang kini hadir di tangan pembaca patut mendapat apresiasi 
setinggi-tingginya. Apresiasi tersebut diperlukan sebagai 
bentuk penghargaan kita sebagai pembaca terhadap penulis 
yang dengan penuh kesungguhan hati, mampu 
menyelesaikan suatu naskah buku referensi yang berharga 
bagi khazanah ilmu pengetahuan. 

Sebagai Rektor, tentu hal ini merupakan suatu 
kebanggaan sekaligus kehormatan bagi kami, karena pada 
tahun pertama kepemimpinan ini, melalui program Gerakan 
Penulisan dan Penerbitan 100 Buku Referensi, karya ini 
dapat lahir. Hal ini, selain merupakan manifestasi dari salah 
satu Pancacita kepemimpinan kami, yakni “Publikasi yang 
Aktif”, juga tentu menunjukkan bahwa produktivitas 
melahirkan karya referensi dan karya akademik harus tetap 
digalakkan dan didukung demi terciptanya suatu lingkungan 
akademik yang dinamis dan dipenuhi dengan khazanah 
keilmuan. Iklim akademik yang demikian itu dapat 
mendorong kepada hal-hal positif yang dapat memberi 
dampak kepada seluruh sivitas akademika UIN Alauddin 
Makassar. Tentu, hal ini juga perlu dilihat sebagai bagian 
dari proses upgrading kapasitas dan updating 
perkembangan ilmu pengetahuan sebagai ruh dari sebuah 
universitas. 

Transformasi keilmuan yang baik dan aktif dalam 
sebuah lembaga pendidikan seperti UIN Alauddin Makassar 
adalah kunci bagi suksesnya pembangunan sumber daya 
manusia dan pengembangan ilmu pengetahuan. Hal ini perlu 
dibarengi dengan kepemimpinan yang baik, keuletan, sikap 
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akomodatif dan kolektif yang mampu mendorong 
peningkatan kapasitas dan kreativitas sumber daya, dan 
menciptakan inovasi yang kontinu guna menjawab setiap 
tantangan zaman yang semakin kompleks. Apalagi, di tengah 
kemajuan pada bidang teknologi informasi yang kian pesat 
dewasa ini, hal-hal tersebut bukanlah sesuatu yang sulit 
diwujudkan. Semua berpulang pada tekad yang kuat dan 
usaha maksimal kita untuk merealisasikannya. 

Karya ilmiah berupa buku referensi akan menjadi 
memori sekaligus legacy bagi penulisnya di masa datang. 
UIN Alauddin Makassar sebagai salah satu institusi 
pendidikan yang memiliki basic core pengembangan ilmu 
pengetahuan, memiliki kewajiban untuk terus menerus 
memproduksi ilmu pengetahuan dengan menghasilkan 
karya ilmiah dan penelitian yang berkualitas sebagai 
kontribusinya terhadap kesejahteraan umat manusia. 

Semoga ikhtiar para penulis yang berhasil 
meluncurkan karya intelektual ini dapat menjadi 
sumbangsih yang bermanfaat bagi pembangunan sumber 
daya manusia dan pengembangan ilmu pengetahuan yang 
berkualitas, berkarakter, dan berdaya saing demi kemajuan 
peradaban bangsa. 

Hanya kepada Allah jugalah kita berserah diri atas 
segala usaha dan urusan kita. Semoga Allah swt. senantiasa 
merahmati, memberkahi, dan menunjukkan jalan-Nya yang 
lurus untuk kita semua. Āmīn… 

Makassar, 17 Agustus 2020 
Rektor UIN Alauddin Makassar, 

Prof. H. Hamdan Juhannis, M.A., Ph.D 
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KATA PENGANTAR 

Alhamdulillah, puji dan syukur hanya kepada Allah SWT 
karena buku ini akhirnya selesai disusun. Buku ini ditulis 
untuk membantu mahasiswa memahami sistem informasi 
manajemen terutama bagi mahasiswa manajemen 
pendidikan. 

Penulis sadar sesadarnya bahwa banyak kekurangan 

terutama karena buku ini tidak benar-benar berusaha 
menjelaskan cakupan sistem informasi manajemen dari sisi 
prosedural teknis pengembangannya ke dalam aplikasi. 
Buku ini berusaha menerangkan substansi, fungsi, dan 
perannya dalam pengelolaan lembaga terutama lembaga 
pendidikan. 

Dan akhirnya, terima kasih sebesarnya kepada semua 
pihak yang berkontribusi di dalam proses menjadinya buku 

ini. Dan tentu saja, saran dan kritik pembaca sangat 
dibutuhkan bagi upaya penyempurnaannya di kemudian 
hari. 

Makassar, 12 Oktober 2020 
Penulis, 

M. Yusuf T.
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BAB I 

PENGANTAR 

SISTEM INFORMASI MANAJEMEN

A. Konsep Dasar

elain mampu mengorganisir lingkungannya, manusia 

juga mampu mengelola berbagai unsur di dalam 

lingkungannya itu sehingga dapat dimanfaatkan bagi 

pemenuhan suatu tujuan dengan efektif. Istimewa, karena 

kemampuan itu juga diikuti dengan kemampuan menjaga 

harmoni kerja unsur-unsurnya sehingga ajeg dan 

berkelanjutan. 

Harmoni kerja semua unsur di dalam organisasi 

disebut sistem. Sistem dikaitkan dengan struktur di dalam 

suatu perangkat yang saling berhubungan (KBBI, 2016), 

S 
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yang dapat dioperasikan secara bersama-sama (Cambridge, 

2015) untuk mencapai tujuan.   

Sistem dapat diklasifikasi melalui dua pendekatan 

umum, yaitu pendekatan prosedur dan pendekatan elemen. 

Pendekatan prosedur lebih menekankan pada urut-urutan 

kerja sehingga dipahami sebagai jejaring prosedur yang 

berhubungan satu sama lain, bekerja menurut fungsinya 

untuk mencapai tujuan tertentu. Sedang pendekatan elemen 

menekankan pada interaksi berbagai unsur atau elemen 

organisasi yang diintegrasikan dalam mencapai tujuan dari 

sistem itu dibuat. Elemen-elemen organisasi secara 

terstuktur dapat diklasifikasi ke dalam tugas atau task, 

orang atau people, struktur, dan teknologi yang digunakan.  

Sistem selalu ditopang oleh sistem yang lebih kecil 

berupa bagian-bagian yang disebut subsistem. Misalnya, di 

dalam organisasi selalu ada bagian yang mengurusi 

administrasi, produksi, layanan, kelompok kerja dan bahkan 

individu dalam tugas khusus. Apabila satu dari bagian-

bagian itu berubah, maka akan mempengaruhi berubahnya 

sistem secara keseluruhan. 

Pemahaman akan sistem berkembang seiring semakin 

detilnya disiplin sains dan teknologi. Sillitto, dkk (2017) 

menganalisis berbagai definisi sistem dan memigurasinya 

hanya ke dalam dua kelompok kategori, yaitu: (1) Real 

sistem; dan (2) Conseptual sistem. Real sistem adalah sistem 

yang bekerja secara alamiah dan diikat oleh dimensi ruang 

dan dimensi waktu. Perubahan pada dimensi ruang dapat 

berupa perubahan lingkungan, perkembangan peralatan, 

dan unsur material lainnya yang berelasi kuat terhadap 

berubahnya sistem. Misalnya, dalam situasi pandemi covid-

19, dimana setiap orang diharapkan untuk tidak keluar 

rumah yang berakibat terhadap terjadinya perubahan 
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mendasar pada lingkungan kerja yang sebelumnya 

terkonsentrasi pada ruang kantor atau semacamnya menjadi 

ruang rumah (work from home). Sistem penyelesaian 

pekerjaannya tentu ikut berubah serta berimplikasi kepada 

perubahan postur pengorganisasian kerja. Conseptual 

sistem disusun oleh unsur-unsur objek nonfisik berupa buah 

pikiran seperti ide atau konsep. Sistem jenis ini berkaitan 

erat dengan prinsip-prinsip logika terutama formulasi kerja 

yang dapat dijalankan secara matematis.   

Lebih jauh, real sistem yang secara literal berarti 

sistem yang nyata, objeknya terdiri dari hal-hal yang dapat 

dilihat, diamati, dan atau dijangkau secara fisik. Sifatnya 

yang kentara memungkinkan sistem yang nyata ini dapat 

dipelajari dengan mengenali dan mengklasifikasi unsur-

unsur pendukung serta tahapan-tahapan kerja di dalamnya. 

Itulah mengapa sistem jenis ini disebut juga recognized 

sistem karena dapat dikenali secara langsung. Dilihat dari 

karakteristik tersebut, real sistem memiliki kesamaan 

dengan istilah-istilah lain seperti concrete sistem, natural 

sistem, dan hybrid sistem yang formulasinya dikembangkan 

dari sistem nyata atau alami.  

Sebaliknya, conseptual sistem sifat dasarnya tidak 

tampak sebagaimana pada riel sistem karena objeknya 

terdapat di dalam dimensi pikiran yang mustahil diamati 

secara langsung. Sistem jenis ini tidak dapat dijangkau 

kecuali melalui proses abstraksi sehingga juga disebut 

abstracted sistem atau sistem yang diabstraksi. Abstraksi 

adalah mekanisme logis yang berusaha mendeskripsikan 

objek maya ke dalam suatu petanda sehingga dapat 

dipahami secara simbolik. Objek maya sejatinya tidak dapat 

dipahami secara kasat mata sehingga memerlukan proses 

ekstraksi, yaitu upaya untuk mengurai unsur-unsur objek 
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agar mudah disusun dan diklasifikasi ke dalam fungsi dan 

peranannya. Dengan demikian sistem ini mengalami proses 

desain dan pengembangan sehingga juga disebut sistem 

buatan atau artificial sistem.  

Kita juga mengenal istilah teori sistem. Teori sistem 

pada dasarnya menggabungkan berbagai disiplin untuk 

mempelajari dan menerangkan hubungan-hubungan 

sejumlah objek untuk dimanfaatkan dalam memproduksi 

sesuatu atau mencapai suatu hasil (Banathy, 2014). Teori 

sistem besar peranannya dalam memformulasi atau 

memahami gagasan teoritis seorang ahli. Dengan teori 

sistem, kita dengan mudah dapat memahami klasifikasi 

kompetensi Bloom dan kawan-kawan (Krathwohl, 2002) 

misalnya. Melalui teori sistem pula, dengan mudah kita 

dapat memahami klasifikasi lapisan masyarakat dalam 

analisis sosial, dan lain-lain.      

Mengolah informasi adalah kemampuan khas manusia. 

Sejauh ini belum ditemukan makhluk lain yang memiliki 

kemampuan mengolah data kompleks menjadi informasi 

yang bermanfaat baik kepada individu maupun kelompok 

sosial. Kemampuan seperti itu hanya ditemukan pada 

makhluk manusia (Harari, 2014). Saul (Fullan, 2005), 

menyebut kemampuan itu sebagai kemampuan untuk 

bersepakat dengan kenyataan (to deal with reality). 

Kemampuan berpikir dalam level tinggi itu juga yang 

memotivasi manusia untuk menciptakan aneka peralatan 

yang akan digunakannya dalam berbagai kegiatan 

komunikasi. 

Kegiatan berkomunikasi menghasilkan informasi. 

Informasi adalah satuan sistem yang dalam beberapa 

dasawarsa terakhir mendapat perhatian besar dari para ahli 

mengingat perannya sebagai acuan dalam pengelolaan 
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kinerja yang spesifik dan vital. Di dalam masyarakat terbuka, 

informasi berperan penting menghubungkan berbagai 

kepentingan. Informasi pada dasarnya adalah data yang 

telah diolah ke dalam bentuk yang dapat dipahami secara 

langsung dan bermakna bagi penerimanya. Data sendiri 

adalah gambaran satuan peristiwa atau suatu kesatuan yang 

mewakili objek-objek faktual semesta kehidupan seperti 

manusia, hewan, tanaman, lingkungan, peristiwa, konsep, 

keadaan, dan sebagainya yang direkam dalam bentuk-

bentuk simbolik seperti angka, huruf, teks, gambar, bunyi 

atau kombinasi dari semuanya.  

Untuk menjadi informasi, data masih harus diolah. 

Olahan data itu penting agar menghasilkan informasi yang 

bermanfaat kepada penggunanya. Pengolahan data 

dilakukan melalui suatu cara atau pemodelan tertentu. Cara 

data diolah dipilih terlebih dahulu menyesuaikan dengan 

informasi apa yang dibutuhkan untuk ditarik dari 

sekumpulan data. Penyesuaian itulah yang disebut dengan 

pemodelan informasi yang bertujuan untuk membantu 

memecahkan permasalahan pada bidang-bidang tertentu.  

B. Kebutuhan akan Informasi Berkualitas 

Kebutuhan akan informasi berkualitas merupakan 

kebutuhan paling klasik dalam sejarah peradaban manusia. 

Disebut klasik oleh karena informasi mengawali banyak hal 

dalam kaitan pemenuhan kebutuhan umum seseorang. Bisa 

dibayangkan andai tidak ada orang atau komunitas yang 

mengolah data-data di alam sekitar kita dan menyampaikan 

hasilnya secara turun temurun hingga generasi berikutnya, 

maka bisa dipastikan setiap persoalan manusia akan terus 

berulang dan berulang, sementara setiap generasi akan 

berusaha keluar dari persoalan itu dengan cara yang sama di 

setiap masa. 
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Salah satu ciri kemakhlukan manusia adalah 

kemampuan mereka mengembangkan cara-cara 

berkomunikasi. Teknik berkomunikasi itu berkembang pada 

dasarnya dimotivasi untuk memperoleh informasi yang 

bermakna bagi pemenuhan kebutuhannya. Garis besarnya, 

untuk memenuhi kebutuhan itu aneka peralatan dibuat agar 

capaian tujuan lebih efektif dan efisien. 

Efektifitas dan efisiensi adalah dua kata kunci penting 

di balik kecanggihan alat-alat yang ditemukan. Jika diikuti, 

apapun peralatannya, akan berubah secara progresif dari 

waktu ke waktu karena setiap alat selalu meletakkan 

standar baru untuk alat berikutnya. Saat ini kebutuhan akan 

informasi berkembang seiring perkembangan kegiatan 

bisnis yang semakin kompleks dan daya jangkau 

(accessibility) komputer yang semakin luas.  

Semakin luas daya jangkau komputer untuk digunakan 

dalam layanan publik, akan mendorong peningkatan 

penggunaannya dalam pemenuhan layanan individu secara 

massal. Saat ini pengguna komputer, dalam berbagai jenis, 

hampir menjangkau semua lapisan sosial masyarakat. 

Keadaan itu menjadi peluang bagus bagi munculnya sektor-

sektor bisnis dan layanan lainnya di dalam masyarakat. 

Meskipun tidak dipungkiri juga menimbulkan ekses 

perubahan yang menggeser sektor-sektor yang tidak siap 

dan mampu bertahan.       

Keadaan individu yang memperoleh informasi yang 

bermanfaat sangat bergantung kepada kualitas informasi 

yang diperolehnya. Kualitas informasi melalui media sosial 

diikat oleh prinsip who you reach and how you reach them 

yang kira-kira berarti bergantung pada dari siapa informasi 

itu dan bagaimana cara memperolehnya darinya (T, 2015).   
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Dari siapa informasi itu berarti sumber asal perolehan 

informasi menentukan kualitasnya. Seperti diketahui, media 

sosial telah menciptakan sengkarut lalu lintas informasi 

yang rumit dan kompleks. Tentu dalam situasi seperti itu 

dibutuhkan kemampuan untuk menyaring inputnya agar 

bermakna dan bermanfaat. Letak masalahnya ada pada titik 

ini, yaitu bagaimana menentukan suatu informasi 

berkualitas baik untuk memenuhi kebutuhan. Kualitas 

informasi sejauh ini adalah salah satu isu kritis berbagai 

lembaga oleh karena besarnya volume data yang tersedia di 

dalam sistem mereka (Alshikhi, 2018). 

Bagaimana cara informasi itu diperoleh menentukan 

kualitas informasi yang didapatkan. Kualitas informasi 

didefinisikan secara berbeda-beda oleh para ahli. Hal itu 

dipengaruhi oleh dimensi analisis informasi yang sangat 

dekat dengan dunia sosial yang juga kompleks. Meskipun 

demikian, dapat ditarik dimensi umum sebagai pembatas 

pemahaman akan hakikat informasi yang berkualitas 

meliputi tujuh dimensi yaitu: akurasi, integritas, konsistensi, 

kelengkapan, keabsahan, ketepatan waktu, dan aksesibilitas 

(Laudon & Laudon, 2014).    

Akurasi atau accuracy, berarti informasi yang 

dihasilkan seharusnya merepresentasi apa yang terjadi 

dalam kenyataan. Isinya bebas dari kekeliruan dan tentu 

saja tidak menyesatkan penerimanya. Dengan demikian, 

keakuratan informasi terlihat pada pesan yang jelas 

mencerminkan apa yang dimaksud oleh isinya. Semakin 

tinggi akurasi isi informasi, semakin tinggi pula nilainya di 

tangan yang membutuhkannya. 

Informasi juga harus memiliki integritas (integrity). 

Informasi disebut berintegritas apabila memuat 

argumentasi yang didukung oleh data dan fakta. Konsistensi 
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dalam penyajian data sangat penting diperhatikan 

mengingat hakikat informasi ditarik dari struktur data dan 

hubungan berbagai entitas dan atribut di dalamnya. Dengan 

demikian, aspek relevansi pemilihan, analisis, dan 

interpretasi data menentukan level integritas suatu 

informasi.   

Konsistensi juga adalah dimensi penting dalam menilai 

kualitas informasi. Konsistensi yang dimaksud berkaitan 

dengan ketetapan dalam mendefinisikan elemen-elemen 

data. Inkonsistensi dalam menentukan batas pemahaman 

data akan mengakibatkan kekacauan dalam 

mengidentifikasi dan mengklasifikasi data. Konsekuensinya 

bisa fatal, karena data yang tidak teridentifikasi dengan 

benar atau terklasifikasi secara salah, jika digunakan sebagai 

dasar kebijakan akan menghasilkan keputusan yang tidak 

tepat.  

Kelengkapan (completeness) data juga menjadi 

dimensi penting untuk menilai kualitas informasi. Informasi 

yang dihasilkan dari data yang tidak lengkap akan berakibat 

pada ketidakcukupan informasi. Informasi yang kurang 

tentu saja akan mempengaruhi ketepatan putusan. 

Dimensi lainnya adalah keabsahan atau validity. 

Dimensi ini berkaitan dengan keabsahan dalam hal 

memperoleh dan mengolah data. Sudah menjadi 

pengetahuan umum bahwa tidak semua data memiliki nilai 

yang sama terhadap sesuatu sehingga konten informasi 

selain harus benar, juga harus diolah dengan benar pula. 

Kesalahan dalam pemilihan dan analisis data tentu akan 

berpengaruh terhadap ketepatan putusan. 

Ketepatan waktu atau timeliness adalah dimensi 

krusial yang lain yang perlu diperhatikan dalam menilai 

kualitas informasi. Dimensi waktu penting karena suatu 
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kelompok data tidak selalu dapat digunakan pada semua 

waktu dan tempat. Informasi yang yang terlambat, tidak 

mempunyai nilai yang baik lagi dan akan berakibat fatal 

apabila dijadikan dasar dalam pengambilan keputusan. Saat 

ini nilai suatu informasi salah satunya ditentukan oleh 

seberapa cepat informasi diperoleh, sehingga teknologi 

mutakhir untuk mendapatkan, mengolah dan 

mengirimkannya menjadi salah satu teknologi paling pesat 

kemajuannya. 

Dimensi aksesibilitas atau accessibility berkaitan 

dengan keterbukaan data. Data harus bisa diakses, bisa 

dipahami, dan juga bisa digunakan. Kualifikasi data seperti 

itu dimaksudkan agar data dapat diklarifikasi untuk 

menghindari “pembohongan data” atau hoax. Data hoax 

adalah data yang dibuat seolah-olah benar yang bertujuan 

mempengaruhi orang lain agar percaya dan menerima data 

yang dibuatnya baik karena maksud bercanda (humorous) 

atau maksud jahat (malicious deception), (Cambridge, 

2015).   

Memperhatikan tujuh dimensi di atas, dapat dibuat 

kesimpulan bahwa informasi yang berkualitas bergantung 

pada 3R:  

1. Right information, yaitu informasi itu memiliki akurasi 

dan kelengkapan data yang dapat 

dipertanggungjawabkan. 

2. Right people, yaitu informasi bersumber dari orang 

yang memiliki kewenangan yang dibuktikan dengan 

kapasitas dan kapabilitas tertentu, misalnya keahlian.  

3. Right form, yaitu informasi disajikan dalam bentuk 

yang sesuai dan relevan dengan tema pesan yang 

disampaikannya. 
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C. Konsep Sistem Informasi Manajemen 

Perhatian terhadap sistem informasi (SI) dimulai 

tahun 1950-an, sejak komputer mulai digunakan secara luas. 

Meski demikian, konsepsi sistem informasi menjadi objek 

studi baru muncul pada tahun 1990-an, yaitu di saat aplikasi 

teknologi informasi dan komunikasi secara fundamental 

merubah arah pengelolaan organisasi terutama di dunia 

bisnis. Perubahan-perubahan tersebut mendorong para 

peneliti untuk mempelajari aspek-aspek yang berkontribusi 

terhadap pengorganisasian. Tujuannya tentu saja adalah 

agar pengorganisasian itu dapat dikelola secara lebih baik 

(to manage this change better) (Avison & Elliot, 2006).  

Permasalahan mendasar yang diajukan untuk 

menelaah substansi SI yang berkaitan dengan permasalahan 

substantif, misalnya terkait dengan permasalahan 

bagaimana mengembangkan sistem yang efektif untuk 

memenuhi kebutuhan organisasi? Bagaimana 

mengembangkan sistem yang mendorong peningkatan atau 

paling tidak tetap mempertahankan kepuasan kerja (job 

satisfaction) dan praktek kerja (work practices) bagi para 

penggunanya? Bagaimana mengembangkan sistem yang 

melibatkan para pengguna tidak hanya dalam kaitan 

memperbaiki praktek dan kinerja, tetapi juga terkait 

penilaian kelayakan sistem? (Andersen dan Vendelø, 2004). 

Permasalahan-permasalahan tersebut kemudian 

dipelajari dengan mengikuti perkembangan berbagai aspek 

manajemen dan teknis pengorganisasian terutama praktek 

penggunaan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) di 

dalam suatu organisasi atau industri. Lembaga industri 

adalah institusi yang paling besar kontribusinya sekaligus 

paling banyak menerima manfaat perkembangan pesat 

sistem informasi. Komputerisasi pada hampir semua aspek 
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layanan menjadi pelayanan relatif menjadi lebih mudah. Dan 

banyak orang yang percaya bahwa komputer dalam menjadi 

jawaban dalam merubah lalu lintas informasi menjadi lebih 

massif dan lebih mudah didapatkan.  

Media utama SI adalah komputer karena 

komputerisasi informasi dapat disebut sebagai inti utama 

(main core) dari kemajuan pesat layanan informasi. Pada 

titik ini sistem informasi dipelajari yaitu mendalami 

fenomena interaksi manusia dan komputer dalam 

pengelolaan informasi. Berangkat dari titik ini, sistem 

informasi berkembang menjadi suatu disiplin yang 

merespon besarnya minat organisasi yang mengandalkan 

komputer untuk memproses dan mengelola data mereka 

sebagai perangkay utama (Avison & Elliot, 2006).  

Melalui pendampingan kepada organisasi, SI berusaha 

melakukan identifikasi metode tertentu yang paling sesuai 

untuk diterapkan dalam pencapaian tujuan organisasi itu. 

Kompleksitas permasalahan yang timbul selama 

pendampingan membuat seorang analis SI mau tidak mau 

akan mempertimbangkan berbagai disiplin dalam 

memecahkan permasalahannya.  

Sifat multi-disiplin dalam memecahkan permasalahan 

organisasi tersebut dipicu oleh kompleksnya permasalahan 

di lapangan. Sebagai ilustrasi, Avison, Vidgen, dan Wood-

Harper (2006) mengidentifikasi beberapa permasalahan 

yang ditemukan di lapangan melalui lapisan seperti berikut: 
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Ilustrasi yang ditunjukkan gambar di atas 

menggambarkan kompleksitas studi SI. Lapisan terluarnya 

adalah aktifitas manusia atau human activity. Aktifitas 

manusia dikaji untuk memperoleh gambaran tentang 

bagaimana manusia bekerja dan beraktifitas, sera 

menggunakan alat untuk mencapai tujuannya. Mengkaji 

aspek ini sangat penting karena dalam sejarahnya, tidak 

semua teknologi dapat digunakan secara efektif oleh karena 

tidak didukung oleh budaya kerja yang sesuai. Dalam 

perspektif ini menunjukkan bahwa suatu difusi teknologi 

tidak dapat dilepas dari aspek-aspek antropologis terutama 

terkait budaya kerja. 

Lapisan kedua adalah informasi, yaitu suatu kajian 

menyeluruh mengenai informasi apa yang dibutuhkan 

organisasi. Ketepatan dalam menentukan informasi itu 

dimaksudkan untuk menekan banyaknya input yang tidak 

Human-Activity 

Information 

Socio-technical 

Human-Computer 
Interface 
 

Technical 

1 

2 

3 

4 

5 

Gambar 1.1: Kompleksitas Kajian Sistem 

Informasi 
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sesuai atau bahkan merugikan lembaga. Dengan menyeleksi 

informasi berarti suatu organisasi dapat melakukan efisiensi 

baik secara finansial maupun sistem penyimpanan data 

(data storage).  

Lapisan sosio-technical dibutuhkan untuk mempelajari 

kesesuaian teknis operasional pelaksanaan pekerjaan 

dengan orang-orang yang bekerja menggerakkan organisasi. 

Lapisan ini secara hakiki mempelajari orang dan kesesuaian 

kerja dimana kajian psikologi digunakan untuk mengukur 

kesesuaiannya. Di dalam praktek, umumnya organisasi 

melakukan screening ketat kesesuaian kualifikasi dan 

karakteristik personal sebelum seseorang dinyatakan 

diterima untuk bekerja di dalam lembaganya. 

Berikutnya adalah human-computer interface, yaitu 

suatu analisis yang dilakukan untuk mempelajari bagaimana 

personil organisasi dapat menunjukkan kinerja terbaiknya 

dalam mengoperasikan perangkat komputer untuk 

menghasilkan output yang dibutuhkan organisasi. Analisis 

ini dibutuhkan untuk memperoleh gambaran tentang sistem 

jaringan dan spesifikasi teknis lainnya yang efektif 

mensupport kinerja dan layanan para personil. 

Lapisan terakhir adalah analisis spesifikasi teknis yang 

akan mendukung keseluruhan sistem yang digunakan oleh 

lembaga. Analisis ini secara umum dilakukakan untuk 

mengidentifikasi kebutuhan supporting system secara 

terintegrasi.  

Pertanyaannya adalah, apakah SI itu? Apakah SI itu 

adalah suatu disiplin tersendiri ataukah disiplin ilmu sosial? 

Ataukah bagian dari sains komputer? 

SI berbeda secara substantif dengan disiplin lain 

seperti sains komputer atau teknik komputer. Karena 
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perbedaannya itu, maka selain aspek teknologi, sistem 

informasi juga mempelajari ilmu yang menempatkan human 

atau manusia sebagai subjeknya seperti sosiologi, 

antropologi, dan psikologi. Dengan demikian, untuk 

mengidentifikasi perbedaan keilmuan sistem informasi 

dengan komputer sains adalah bahwa sistem informasi 

fokus kepada aplikasi teknologi sementara sains komputer 

kepada aspek fundamental teknologi seperti perangkat 

lunak yang mensupport kinerja perangkat keras komputer. 

Bila objek kajiannya adalah komputer, maka perhatian 

sistem informasi tertuju kepada impact perangkat itu 

terhadap orang atau kelompok di dalam suatu organisasi. 

Demikian pula, bila seorang pengembang perangkat 

komputer fokus kepada suatu produk aplikasi teknologi, 

maka seorang analis sistem informasi akan fokus kepada 

pengaruh aplikasi teknologi itu terhadap peningkatan 

kinerja.  

Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa SI adalah 

suatu disiplin yang pilarnya ditopang oleh disiplin sosiologi, 

antropologi, dan psikologi. 

D. Definisi Sistem Informasi Manajemen 

Secara sederhana, sistem informasi manajemen (SIM) 

dapat didefinisikan sebagai sistem yang menyediakan 

informasi yang dibutuhkan oleh suatu organisasi bagi upaya 

mencapai tujuan. Dalam pengertian ini, SIM dapat juga 

dikatakan sebagai subsistem yang menyokong lembaga 

dengan berbagai data dan informasi yang dibutuhkan 

lembaga itu untuk digunakan dalam mengarahkan sumber 

daya yang dimilikinya dalam memenuhi tujuannya secara 

efektif dan efisien. 

Beberapa definisi SIM dikemukakan secara berbeda 

oleh beberapa penulis. (Arbie, 2000) menyebut SIM lebih 
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bersifat manajerial sehingga fungsinya adalah untuk 

mempertemukan berbagai kebutuhan pengolahan transaksi 

organisasi dalam berbagai sifatnya, baik harian, bantuan, 

maupun pendukung operasional kinerja. 

Sementara yang lain melihat dari sisi pelibatan orang 

dan alat dalam fungsi penyediaan informasi. Misalnya, 

(James A. O’Brien & Marakas, 2017), mendefinisikannya 

sebagai kombinasi antar unit organisasi yang dikelola oleh 

sejumlah personil, hardware, software, jaringan computer, 

jaringan komunikasi, dan database untuk mengumpulkan, 

mengubah, dan menyebarkan informasi tentang bentuk 

organisasi. Definisi ini memiliki kesamaan dengan definisi 

yang dikemukakan John F. Nash (1995). 

Sementara McCleod lebih menekankan pada fungsi 

sistem yang dapat diandalkan untuk mengumpulkan 

informasi dari sumber-sumber yang relevan untuk 

menampilkan informasi (Mcleod, 2008). Lebih spesifik 

operasional, (Pearlson & Saunders, 2010) mendefinisikan 

SIM sebagai sistem hirarkis yang berperan dalam membuat 

(create), menyimpan (store), menukar (exchange), dan 

menggunakan (use) informasi. Ditambahkan bahwa, payung 

dari sistem itu adalah manajemen yang dapat memantau 

keseluruhan desain dan struktur sistem sekaligus 

memonitoring keseluruhan kinerja unit. Struktur hirarkis 

dimaksud dapat dilihat pada gambar 1.2, sebagai berikut: 
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Merujuk kepada sejumlah definisi di atas, dapat istem 

informasi pada dasarnya adalah suatu sistem yang 

diimplementasi suatu organisasi yang mempertemukan 

berbagai unit kerja didalamnya untuk mendukung 

kebutuhan pengolahan data dan sistem operasi, bersifat 

manajerial serta merupakan kegiatan strategi dari suatu 

organisasi dan menyediakan pihak luar tertentu dengan 

laporan-laporan yang diperlukan. 

Definisi tersebut menunjukkan bahwa SI merupakan 

kerangka kerja yang mengkoordinasikan sumber daya 

(manusia dan komputer) untuk mengubah masukan (input) 

menjadi keluaran (informasi) guna mencapai sasaran-

sasaran perusahaan. 

E. Jenis-Jenis Sistem Informasi 

Sistem informasi dikembangkan untuk tujuan yang 

berbeda-beda, tergantung pada kebutuhan bisnis. Sistem 

informasi dapat dibagi menjadi beberapa bagian, meliputi:  

a. Transaction processing sistem  

b. Office automation sistem dan knowledge work sistem  

c. Sistem information management 

d. Decision support sistem 

Manajemen 

Sistem 

Informasi 

Orang Teknologi Proses 

Gambar 1.2: Struktur Pengelolaan Informasi 
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e. Expert sistem dan artificial intelligent 

f. Group decision support sistem dan computer-support 

collaborative sistem 

g. Executive support sistem. 

Transaction processing sistem (TPS) harfiahnya 

berarti sistem pemrosesan transaksi. Sistem ini pada 

dasarnya adalah sistem komputerisasi layanan data rutin 

berupa absensi, jadwal kegiatan, daftar gaji, daftar tamu, 

inventarisasi kekayaan, dan lain-lain. Komputerisasi data 

rutin berdampak kepada efisiensi karena monitoring atas 

objeknya dapat berlangsung secara in time. Keadaan 

tersebut tentu lebih memudahkan organisasi untuk 

berinteraksi dengan pihak lain karena telah memiliki 

informasi yang memadai mengenalkan lembaganya secara 

elektronik. Informasi melalui TPS umumnya dibuat untuk 

memenuhi kebutuhan data seorang manajer di suatu 

organisasi. 

Office automation sistem (OAS) sering juga disebut 

virtual office, adalah sistem informasi yang 

mengintegrasikan berbagai perangkat IT dalam melakukan 

komunikasi dengan pihak-pihak, baik individu maupun 

kelompok. Tujuannya adalah untuk mendorong kecepatan, 

keakuratan, dan keamanan, serta peningkatan produktifitas 

kerja dengan mengurangi berbagai prosedur teknis yang 

bisa menyita waktu baik dalam mencari, mengumpul, 

maupun memproduksinya terutama informasi yang berbasis 

kertas (paperless).   

OAS dengan sendirinya mendukung pengolah data 

untuk menghasilkan berbagai informasi yang dibutuhkan 

dengan memanfaatkan aplikasi computer yang sesuai 

seperti word processing, spread sheets, electronic 
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scheduling, voice mail, e-mail, video conferencing, video text, 

kalender elektronik, dan lain-lain.  

OAS juga dinamai dengan knowledge work sistem 

(KWS), karena sistem ini juga mendukung kinerja para 

professional. Aplikasi yang disiapkan akan memaksimalkan 

kemampuan profesional untuk mengintegrasikan 

pengetahuan dan keterampilan mereka dengan informasi 

yang tersedia dalam perangkat dan aplikasi komputer. Tentu 

saja, aplikasi yang digunakan akan mensupport kinerja 

mereka sehingga menghasilkan rancangan kerja yang lebih 

baik. Penerapannya dalam organisasi, aplikasi yang 

mensupport kinerja profesional itu di antaranya: 

- Computer aided design (CAD) atau computer aided 

manufacturing (CAM), yaitu jenis aplikasi yang 

mengotomasi atau merevisi suatu rancangan melalui 

graphic software yang canggih.  

- Virtual reality modelling language (VRML), yaitu 

software yang mendukung desainer jaringan untuk 

mendesain suatu format 3 dimensi berbasis web. 

- Artificial intelligence, adalah jenis software yang 

memiliki kualifikasi perilaku seperti manusia melalui 

mesin yang diprogram untuk berpikir sebagaimana 

layaknya manusia.  

Sistem information management (SIM) pada dasarnya 

adalah pengembangan dari TPS. Meskipun demikian, SIM 

tidak mengganti fungsi TPS melainkan mensupport 

penyelesaian tugas organisasional yang lebih luas, termasuk 

di dalamnya menganalisis dan membuat keputusan. SIM 

dengan demikian memproduksi informasi untuk digunakan 

dalam membuat keputusan serta membantu mensinergikan 

berbagai fungsi informasi yang sudah terkomputerisasi atau 

sudah berbentuk data base. 
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Decision support sistem (DSS) memiliki kemiripan 

dengan SIM. Keduanya menggunakan database sebagai 

sumber data. DSS dapat dikatakan sebagai kelanjutan dari 

SIM karena fungsi utama sistem ini untuk memberi 

dukungan kepada pembuat keputusan (decision maker) 

pada keseluruhan tahap pertimbangannya hingga sampai 

kepada pembuat keputusan aktual yang umumnya menjadi 

kewenangan eksklusif pembuat keputusan. 

Artificial intelligent (AI) adalah sistem yang 

mengembangankan aneka mesin-mesin yang dapat 

berfungsi secara cerdas (smart). Dalam mengembangkan AI, 

dilakukan riset cermat untuk membuat mesin yang memiliki 

kemampuan memahami bahasa manusia serta kemampuan 

untuk berfikir problem solving sampai ke kemampuan 

membuat kesimpulan secara logis. Expert sistem (ES) 

dianggap sama dengan AI karena sistem ini memanfaatkan 

keunggulan sistem AI untuk menjawab berbagai 

permasalahan serta memberi solusi kepada pengguna yang 

mengalami masalah. ES yang juga dikenal dengan 

knowledge-based sistems (KBS), efektif mengidentifikasi 

dan memanfaatkan pengetahuan bak seorang ahli untuk 

menyelesaikan permasalahan yang muncul dalam suatu 

organisasi.  

ES memiliki perbedaan dengan DSS, dimana DSS dalam 

membantu menyiapkan keputusan akhir (final decision) 

kepada pembuat keputusan. Sedangkan ES melakukan 

seleksi atas berbagai solusi dan mengajukan yang terbaik 

bagi jalan keluar masalah secara spesifik. Seperti disebut 

para paragraph sebelumnya bahwa bahwa ES juga dikenal 

dengan KBS oleh karena komponen dasarnya memang 

adalah knowledge-base yaitu suatu mesin interferensi yang 

merelasikan pengguna dengan sistem melalui pengolahan 
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pertanyaan lewat bahasa terstruktur dan antarmuka dengan 

pengguna.  

Group decision support sistem (GDSS) adalah sistem 

informasi yang dikembangkan untuk memfasilitasi 

kelompok orang untuk secara bersama-sama (collaborate) 

menyelesaikan masalah dengan memberi bantuan berupa 

ide, pendapat, angket, konsultasi dan ringkasan. GDSS 

terkadang disebut dengan computer-support collaborative 

sistem (CSCW) karena keduanya pada dasarnya adalah 

sistem pendukung groupware yang terhubung dengan 

jaringan. 

Executive support sistem (ESS) adalah sistem yang 

membantu para eksekutif berinteraksi dengan lingkungan 

luar. Berupa software yang memudahkan pengguna 

memindahkan data ke dalam sistem yang dapat diakses 

secara cepat berupa laporan eksekutif suatu organisasi. ESS 

dengan demikian sangat bergantung kepada TPS dan SIM.  

Untuk melihat peta kebutuhan, fungsi dan hirarki jenis-

jenis sistem, dapat dilihat melalui gambar 1.3, sebagai 

berikut: 
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Gambar 1.3: Struktur dan Fungsi Sistem Informasi 
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BAB II 
 

 

 

 

SISTEM INFORMASI MANAJEMEN 

PENDIDIKAN 

 

emajuan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) 

tidak dapat ditampik telah berdampak besar pada 

perkembangan sistem informasi dalam berbagai 

sektor. Hampir semua sektor layanan umum seperti jasa, 

perbankan, pemasaran, industri, rumah sakit, dan lain-lain. 

Tidak terkecuali sektor pendidikan, penggunaan teknologi 

informasi dan komunikasi untuk digunakan sebagai sistem 

pengelolaan Pendidikan akan membuat sektor ini akan lebih 

efektif dan efisien.  

Pendidikan adalah salah satu sektor vital yang harus 

ada dalam lingkungan sosial manusia. Bila merujuk kepada 

teori struktural fungsional Parson (RITZER, 2007), 

K 
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pendidikan adalah sistem sosial yang berfungsi untuk 

menjaga nilai-nilai sekaligus mencapai tujuan sosial melalui 

jalan akademik.  

Fungsi tersebut menuntut dunia pendidikan untuk 

terus berbenah sehingga layanan berkualitas dapat dipenuhi 

sebagai syarat terciptanya masyarakat beradab. Tuntutan 

tersebut harus dipenuhi oleh lembaga pendidikan pada 

semua jenjang dan jenisnya, dari jenjang pendidikan anak 

usia dini hingga jenjang pendidikan tinggi demikian pula 

dari jenis formal hingga non-formal.  

A. Landasan Filosofis Implementasi SIM pada Lembaga 

Pendidikan 

Pendidikan pada dasarnya tidak bicara an sich sekolah 

yang menjadi pusat pembelajaran diselenggarakan. Pada 

dasarnya, pendidikan dapat dibagi ke dalam tiga lapisan 

yang mana setiap lapis menunjukkan struktur dan fungsi 

yang berbeda-beda. Lapisan itu adalah lapisan makro, meso, 

dan mikro (M.Yusuf T, 2012). 

Lapisan makro pendidikan meliputi aspek-aspek yang 

menjadi isu umum seperti kesempatan belajar, kemudahan 

akses, sebaran sekolah, biaya pendidikan, ketersediaan dan 

kecukupan guru, standardisasi kualitas pendidikan, dan lain-

lain. Ilustrasi tersebut menunjukkan bahwa isu pada lapisan 

makro tepatnya diselesaikan secara makro pula yang dalam 

konteks nasional menjadi ranah pemerintah pusat. 

Regulasi yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat 

hingga daerah untuk memperkuat layanan Pendidikan 

adalah bagian terpenting dari lapisan meso Pendidikan. 

Misalnya, diketahui bahwa sebaran wilayah negara kita, 

secara geografis sangat bervariasi. Ada pesisir, pegunungan, 

pulau, dan lain-lain. Demikian pula secara demografis, 
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terdiri dari banyak suku bangsa, bahasa, adat istiadat, dan 

lain-lain. Perbedaan itu tidak boleh menjadi pembeda 

sehingga ada anak usia sekolah yang perlu dan tidak perlu 

sekolah karena faktor kepelbagaian sosial tadi. Regulasi 

tentang wajib belajar, dana operasional sekolah, beasiswa, 

dan lain-lain. adalah jaminan bagi semua anak Indonesia 

yang berusia wajib belajar untuk mengecap pendidikan. 

Sementara lapisan mikro berkaitan dengan 

operasional pembelajaran di kelas. Jika dibandingkan 

dengan dua lapisan lain, lapisan mikro adalah lapisan paling 

dinamis karena berkaitan langsung dengan implementasi 

program pendidikan di lapangan. 

Tiga lapisan tersebut satu sama lainnya berhubungan 

secara eksponensial, yang berarti jika salah satunya berubah 

atau tidak bekerja, maka akan mempengaruhi kemacetan 

pada lapisan yang lain. Hal itu berarti bahwa perlu 

sinkronisasi dan adaptasi yang baik di antara ketiganya agar 

kebijakan program pendidikan secara nasional dapat 

berjalan sesuai yang diharapkan.   

Sinkronisasi dan adaptasi menjadi kata penting dalam 

interaksi antar lapisan. Dengan mempertimbangkan 

kompleksitas gambaran gografis dan demografis negeri ini 

menjawab keraguan akan pentingnya teknologi untuk 

memfasilitasi kebuntuan informasi antar sektor di 

dalamnya. Sistem informasi dibutuhkan untuk keluar dari 

permasalahan pengolahan data baik secara administratif 

maupun operasional penyelenggaraan sekolah.  

Sejauh ini pemerintah melalui Kementerian 

Pendidikan Nasional telah membangun berbagai sistem 

untuk mendukung layanan pendidikan berfungsi efektif 

seperti tujuannya. Misalnya sistem Data Pokok Pendidikan 

yang disingkat DAPODIK. Sistem yang dirancang untuk 
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pendataan secara nasional terpadu ini menjadi sumber data 

utama bagi kebijakan pembangunan pendidikan nasional.  

Arti penting sistem pendataan pendidikan itu salah 

satunya sebagai bentuk pertanggungjawaban 

penyelenggaraan sekolah. Pertanggungjawaban sekolah itu 

juga penting karena fungsinya sebagai lembaga layanan. 

Sebagai bentuk layanan berarti sekolah memiliki pelanggan 

yang harus dilayani. Merujuk (Sallis, 2014), sekolah 

memiliki tiga jenis pelanggan, yaitu: pelanggan primer, yakni 

tenaga pendidik dan kependidikan, pelanggan sekunder, 

yakni peserta didik, dan pelanggan tersier yaitu orang tua 

peserta didik, masyarakat luas terutama pengguna lulusan. 

Terhadap ketiga pelanggan tersebut, kepuasan merekalah 

yang menjadi kunci kualitas layanan sekolah. 

B. Implementasi SIM di Sekolah 

Luasnya penggunaan TIK di sekolah memudahkan 

implementasi SIM di lingkungan lembaga pendidikan itu. 

Menyebut SIM di sekolah berarti sebuah sistem yang 

mendukung fungsi manajemen sekolah untuk memperkuat 

upaya pencapaian sasaran dan tujuan fungsi-fungsi 

operasional organisasi penyelenggara pembelajaran ini. 

SIM di sekolah adalah sistem yang dikembangkan di 

sekolah untuk menghasilkan informasi yang akurat dan 

tepat waktu bagi manajemen dalam pengelolaan 

persekolahan untuk menunjang pencapaian tujuan 

pendidikan nasional. Tujuannya, adalah: 

1. Membantu menyiapkan informasi secara menyeluruh 

tentang pendidikan di semua jenjang belajar. 

2. Memfasilitasi kebutuhan informasi kepada masyarakat 

agar dapat terlibat aktif memajukan bidang 

pendidikan. 
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3. Menyiapkan informasi secara transfaran tentang 

kebijakan pemerintah di bidang pendidikan.     

4. Membantu tenaga pendidik dan peserta didik untuk 

memperoleh manfaat berupa teknologi yang dapat 

menyiapkan sumber pembelajaran yang kaya. 

5. Membuka akses informasi yang mudah dan lengkap 

bagi tenaga pendidik dan peserta didik mengenai ilmu 

pengetahuan dan informasi pendidikan lainnya. 

Merujuk kepada Peraturan Pemerintah Indonesia 

Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi 

Elektronik secara eksplisit menyatakan sistem informasi 

adalah instrumen yang digunakan dalam pembangunan 

nasional, tidak terkecuali bidang pendidikan.   

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 20 

tahun 2006 tentang Rincian Tugas Unit Kerja di Lingkungan 

Inspektorat Jenderal lebih teknis lagi menginstruksikan 

penggunaan sistem informasi dalam sistem pengawasan 

bidang pendidikan. Penerapan SIM itu dinyatakan untuk 

memudahkan sistem administrasi dan manajemen di 

sekolah serta proses pengambilan keputusan.  

Deskripsi implementasi SIM dapat diamati melalui cara 

para pengambil keputusan di bidang pendidikan 

memperoleh informasi sebagai bahan dasar keputusannya. 

Artinya, ketepatan kebijakan adalah implikasi nyata dari 

tepatnya pengelolaan SIM di lingkungan organisasi 

pendidikan. Misalnya kebijakan tentang kebutuhan tenaga 

pendidik, sebaran jenjang sekolah, rasio kelas dan peserta 

didik, pelaksanaan kurikulum, perbaikan mutu 

pembelajaran berkelanjutan, dan sebagainya adalah 

beberapa ilustrasi dari sasaran keputusan itu. Semakin 

akurat informasi yang diperoleh oleh pengambil 

kebijakannya, maka akan semakin akurat hasil keputusan 
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kebijakannya. Dengan demikian, antara manajemen sekolah 

dengan SIM memiliki hubungan kuat dalam kaitan 

pengambilan keputusan (Apri Wahyudi, Sowiyah, 2015).  

SIM mendorong aktifitas manajerial di sekolah 

berfungsi maksimal. Seperti diketahui di dalam aktifitas 

manajemen terdapat sub-aktifitas yang masing-masing 

memiliki fungsi fundamental terpisah satu sama lain 

meskipun masih satu kesatuan. Menurut Terry (2014), sub-

aktifitas tersebut meliputi: (1) planning; (2) organizing; (3) 

actuating; dan (4) controlling.  

Planning atau perencanaan adalah proses menentukan 

tujuan apa yang dicapai dalam satu rentang tertentu dan apa 

yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan itu. Proses 

perencanaan perlu diatur sedemikian rupa untuk 

menghasilkan rumusan yang jelas dan terukur (Arif & 

Iskandar, 2008).  

Organizing atau pengorganisasian adalah kegiatan 

untuk menetapkan struktur, tugas dan kewajiban, fungsi dan 

interaksi antar fungsi pekerjaan. Dalam prosesnya, 

pengorganisasian berusaha mengurai pekerjaan atau tugas 

yang kompleks ke dalam divisi pekerjaan yang lebih kecil. 

Proses ini dimaksudkan untuk memudahkan pengawasan 

dan penentuan sumber daya yang dibutuhkan. Dalam 

pembagian divisi dapat ditentukan mengenai tugas apa yang 

harus dikerjakan, bagaimana tugas itu dikerjakan, siapa yang 

harus mengerjakan, bagaimana tugas itu dikelompokkan, 

siapa yang harus bertanggung jawab atas penyelesaiannya, 

dan pada level apa keputusan harus diambil. 

Actuating atau pelaksanaan adalah proses 

menggerakkan sumber daya yang sudah diorganisir 

sebelumnya untuk dapat bekerja secara efektif dan efisien. 

Dalam pelaksanaannya, dukungan berbagai aspek 
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dibutuhkan seperti kepemimpinan, insentif, lingkungan 

kerja, dan tentu saja sistem informasi yang baik. 

Controlling atau pemantauan adalah proses 

pengawasan dan pengendalian kinerja yang secara umum 

dilakukan untuk memastikan semua aktifitas berjalan sesuai 

dengan perencanaan yang telah ditetapkan. Mekanisme 

controlling secara operasional dilakukan dengan: (1) 

Menetapkan standar kerja; (2) Menyusun feedback; (3) 

Membandingkan kegiatan kerja dengan standar kerja yang 

telah ditetapkan; (4) Mengukur deviasi atau penyimpangan 

antara kegiatan kerja dengan standar kerja; dan (5) 

Melakukan kegiatan perbaikan yang diperlukan. 

Aktifitas manajerial akan berjalan lebih efektif dan 

efisien dengan mengimplementasi SIM di sekolah. 

Manafaatnya bagi sekolah sangat besar terutama dalam 

memantau akurasi progres pembelajaran karena 

perkembangan individual siswa dapat direview dengan 

mudah. Kemudahan itu tentu saja memonitoring 

perkembangan belajar anak juga akurat. Dari sisi 

pertanggung-jawaban pengelolaan pendidikan menjadi lebih 

transfaran karena sekolah dapat menyimpan menyimpan 

database yang memungkinkan untuk dimanfaatkan semua 

stakeholder yang membutuhkannya. 

Selain itu, SIM mempercepat terciptanya masyarakat 

belajar (learning community). Masyarakat belajar adalah 

suatu konsep yang memfasilitasi peserta didik untuk belajar 

secara kolaboratif dengan peserta didik lainnya. Konsep 

yang dikembangkan oleh Senge (1991) ini, berangkat dari 

asumsi bahwa perkembangan TIK telah terjangkau dalam 

skala luas. Hal itu memungkinkan terciptanya suatu 

masyarakat dimana setiap anggotanya dapat 

mengembangkan kafasitas dan kapabilitasnya secara terus 
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menerus (sustainable) untuk mencapai tujuan masyarakat 

itu.     

Kunci sukses masyarakat belajar terletak pada 

kemauan setiap orang untuk berbagi (sharing) pengalaman 

dengan orang lain. Dari berbagi akan tumbuh pengalaman 

baru, demikian seterusnya sehingga menciptakan suasana 

belajar yang inovatif. Dari sisi ini, penyimpangan kerja 

administrasi akan dapat ditekan secara in time, sintaks 

strategi pembelajaran oleh guru makin sempurna, 

permasalahan yang dihadapi siswa dalam penyelesaian 

tugas juga akan lebih kontekstual. 

C. Pengembangan SIM di Sekolah 

Penggantian atau pembaharuan sistem adalah 

substansi dari istilah pengembangan sistem. Penggantian 

dimaksud bisa secara keseluruhan atau bagian per bagian. 

Sementara pembaharuan berarti pemutakhiran sistem 

menyesuaikan dengan kebutuhan kinerja yang diinginkan 

baik dari sisi kecepatan akses maupun kuantitas 

penyimpanan.  

Pengembangan sistem dilakukan karena dua alasan 

mendasar: 

a. Munculnya permasalahan yang penyelesaiannya tidak 

dapat diselesaikan dengan sistem yang lama; atau 

b. Adanya instruksi untuk melakukan penggantian atau 

penyesuaian. 

Alasan pertama tentu menjadi alasan paling pokok 

karena sistem yang tidak lagi mensupport penyelesaian 

permasalahan akan menjadi faktor penghambat efektifitas 

dan efisiensi kerja personil organisasi. Perkembangan dunia 

sosial dalam berbagai sektor menjadi pendorong 

bergesernya permasalahan menjadi lebih kompleks dari 
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waktu ke waktu sehingga keputusan untuk melakukan 

pengembangan relatif krusial bagi suatu organisasi karena 

beberapa pertimbangan strategis. (Pearlson & Saunders, 

2010) menyarankan untuk memperhatikan segitiga strategi 

sistem yang meliputi; strategi organisasi, strategi bisnis dan 

strategi informasi.   

Strategi adalah suatu konsep yang mengkoordinasi 

berbagai upaya untuk mencapai tujuan dan sasaran suatu 

lembaga. Strategi organisasi merujuk kepada suatu upaya 

yang diputuskan secara kelembagaan untuk merumuskan 

tujuan dan sasaran jangka panjang, yang diikuti dengan 

rencana kegiatan atau aktifitas serta pengalokasian 

sumberdaya yang diperlukan untuk mencapai sasaran yang 

telah dirumuskan (Miles et al., 2013).  

Strategi bisnis dapat dipahami sebagai jalan tindakan 

(course of action) atau serangkaian keputusan yang 

membantu pengambil keputusan mencapai tujuan 

lembaganya. Strategi ini biasanya berintikan cara, peralatan, 

dan manajemen waktu yang dikelola sedemikian rupa 

sehingga menjamin visi organisasi berterima di mata 

masyarakat yang dilayaninya atau pelanggan jika itu 

organisasi laba. Menurut Thaha (2015), strategi bisnis 

berorientasi kepada bagaimana memperbaiki dan 

meningkatkan posisi bersaing suatu layanan pada suatu 

segmen atau industri tertentu.  

Strategi informasi didesain untuk mendukung 

organisasi mencapai tujuan melalui pengolahan 

pengetahuan, informasi, dan data. Dalam prakteknya, 

strategi informasi digunakan untuk menentukan informasi 

apa yang sangat penting (crucial) bagi organisasi agar dapat 

beroperasi dengan baik termasuk cara membangun dan 

merawat sistemnya. 



M Yusuf T. 

 

30 

 

Secara prosedural, SI dikembangkan dengan mengikuti 

metode tertentu dengan mengikuti prosedur-prosedur 

tertentu pula. Secara umum prosedur itu meliputi kegiatan 

analisis, desain, implementasi, uji sistem, dan perawatan. 

Beberapa metode menambahkan aspek lain seperti pada 

sistem development life cycle (SDLC). SDLC adalah struktur 

kerja yang diperlengkapi dengan rangkaian teknik 

pengembangan bertujuan menata siklus hidup sistem 

informasi. Siklus hidup dimaksud mengikuti tujuh siklus, 

yaitu: (1) Perencanaan; (2) Analisis; (3) Desain; (4) 

Pengembangan; (5) Testing; (6) Implementasi; dan (7) 

Perawatan (Otero & Otero, 2018).  

SDLC sengaja dikemukakan pada bagian ini karena 

prinsip kerjanya secara umum dijadikan platform dasar 

pengembangan aplikasi komputer. Pengembangan sistem 

informasi berbasis komputer sejauh ini telah mampu 

menjawab permasalahan kompleks di sekolah. Karenanya, 

pengembangan sistem informasi membutuhkan analisis 

sistem informasi. 

Analisis sistem secara sistematis digunakan untuk 

mengevaluasi fungsi kerja suatu tugas dengan cara 

mengamati proses penginputan dan pengolahan data. 

Demikian pula dengan proses output informasi diamati 

dengan baik agar hasilnya secara akurat membantu 

peningkatan proses organisasional. Dengan demikian, 

proses analisis sistem membutuhkan tenaga analis yang 

tugas utamanya, yaitu: (1) consulting; (2) supporting expert; 

dan (3) agent of change.   

Pembelajaran dengan menggunakan TIK membantu 

tenaga pendidik dalam menyampaikan, menyajikan materi 

ajar sehingga lebih mudah dan menarik serta memotivasi 

peserta didik maupun pendidik untuk lebih kreatif di dalam 
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proses kegiatan pembelajaran. Teknologi dengan sendirinya 

membentuk sistem informasi di sekolah juga mendapat 

manfaat, membantu bidang manajerial atau administrasi 

yang dikerjakan oleh staf, tenaga kependidikan, dan 

ketatausahaan. 

Sistem informasi manajemen (SIM) pada sektor 

pendidikan adalah satuan yang mengintegrasikan berbagai 

prosedur kerja berupa informasi, orang dan TIK yang 

dimanfaatkan secara terorganisir untuk mencapai tujuan 

suatu lembaga pendidikan. Komponen informasi, orang, dan 

teknologi tersebut dapat disebut sebagai komponen utama 

untuk mendukung berjalannya sistem informasi di lembaga 

sekolah. 

Berikut ini adalah contoh software atau aplikasi yang 

digunakan dalam sistem informasi manajemen pendidikan: 

a. SISKO (Sistem Informasi Manajemen Sekolah Berbasis 

WEB). Pada laman resminya, SISKO dipekenalkan 

sebagai software aplikasi administrasi sekolah dan 

sistem informasi manajemen sekolah berbasis web. Di 

dalamnya mencakup sejumlah modul terintegrasi yang 

dapat digunakan oleh multiuser sehingga dapat diakses 

secara simultan oleh siswa, guru, dan karyawan di 

sekolah. Saat ini SISKO menyiapkan versi mobile apps 

dan cloud.  

b. DAPODIK (Data Pokok Pendidikan), adalah sistem 

pendataan dalam skala nasional terpadu, dirancang 

untuk menjadi sumber data utama pendidikan nasional. 

Melalui sistem ini, kita dapat mengakses informasi 

mendasar tentang sekolah, siswa, tenaga pendidik dan 

kependidikan, termasuk program keguruan lainnya 

seperti sertifikasi profesi dan tunjangannya. 
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c. SIMDIK (Sistem Informasi Manajemen Pendidikan), 

adalah sistem data sekolah berbasis TIK yang 

menyimpan database sekolah dengan aman yang dapat 

dikoneksikan melalui suatu server. Sistem ini digunakan 

untuk memenuhi kebutuhan layanan data pada semua 

jenjang sekolah, mulai dari TK, SD, SMP, SMA, dan 

sederajat. Terdiri atas dua macam, yaitu: 

- Standar, terdiri dari administrasi dan uang SPP, 

serta master data yang terdiri dari data kelas, 

penerimaan siswa baru, dan dat induk siswa. 

- Lengkap, terdiri dari penerimaan siswa baru, 

administrasi dan uang SPP, data pengajar dan nilai 

siswa, keuangan sekolah, kurikulum dan jadwal 

mengajar 

SIMDIK didesain sesuai dengan standar Jejaring 

Pendidikan Nasional (JARDIKNAS), yaitu infrastruktur 

yang diadakan oleh Kementerian Pendidikan Nasional 

RI, menghubungkan semua institusi pendidikan pada 

semua level di semua provinsi/kota/kabupaten dalam 

wilayah Republik Indonesia. 

d. MySister, aplikasi yang terdiri dari beberapa software: 

perpustakaan, aplikasi pembayaran SPP, aplikasi 

pembayaran administrasi lain, aplikasi keuangan 

sekolah, pengolah nilai, database siswa dan guru, 

aplikasi bimbingan konseling, aplikasi absensi, dan lain-

lain. 

e. Learning Management Sistem atau LMS. Adalah aplikasi 

yang dirancang untuk kegiatan dalam jaringan, 

pembelajaran elektronik, dan pelatihan elektronik. LMS 

mendukung pembelajaran elektronik yang mengelola 

catatan pembelajaran yang dapat didistribusikan 

melalui program internet dengan fitur yang mensupport 
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kolaborasi dalam jaringan. Di antara aplikasi berbasis 

LMS, antara lain: moodle, claroline, LARK, ATutor, 

Chamilo, OLAT, dan lain-lain. 

Selain SDLC, beberapa metode lain yang biasa 

digunakan dalam mengembangkan SIM, yaitu: 

1) Metode prototyping 

Metode ini cocok digunakan sebagai metode 

pengembangan SIM bagi organisasi yang berkarakteristik 

sebagai berikut: 

a) Organisasi yang beresiko tinggi, seperti kantor bursa 

efek. 

b) Sistem yang inovatif, misalnya organisasi yang sudah 

lama menggunakan sistem konvensional kemudian 

ingin mengembangkannya dengan menggunakan 

metode atau sistem baru. 

c) Perilaku pemakai yang sukar ditebak, misalnya adanya 

perbedaan antara direktur dan wakil direktur. 

d) Penyelesaian pengembangan SIM yang cepat. Bila ada 

organisasi yang membutuhkan SIM, maka metode 

prototype ini yang cocok digunakan. 

e) Perkiraan penggunaan SIM yang pendek seperti 

kepanitiaan pemilu yang menginginkan SIM untuk 

mendukung jalannya organisasi dalam jangka pendek.  

Langkah-langkah pengembangan dengan metode 

prototype, yaitu: 

a) Identifikasi kebutuhan organisasi. Tahap ini mirip 

tahap perncanaan dan tahap analisis pada metode 

SHAPS, tetapi dengan waktu dan kegiatan yang 

dipadatkan 
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b) Pengembangan prototype, alat pengembangan dapat 

memakai perangkat lunak yang cocok untuk 

pengembangan cepat. 

c) Uji prototype dan evaluasi, langkah ini bertujuan untuk 

mengetahui apakah prototype dapat diterima atau 

tidak. 

d) Penggunaan prototype, pada fase ini prototype 

digunakan sehingga statusnya bukan prototype lagi, 

melainkan sistem yang operasional. 

2) Metode pengembangan proses cepat 

Pengembangan metode pengembangan cepat biasanya 

menggunakan perangkat lunak yang disebut CASE 

(computer aided software engineering), yaitu suatu jenis 

perangkat lunak yang dapat digunakan untuk 

mengembangkan SIM dengan cepat. Perangkat lunak ini 

mempunyai tiga submodul yaitu submodul untuk menyusun 

konsep model, submodul untuk menyusun kamus rancangan 

data dan informasi serta submodul untuk pengembangan 

sistem. 
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LANDASAN TEORI SISTEM INFORMASI 

MANAJEMEN PENDIDIKAN 

 

ada BAB I telah diterangkan bahwa sistem informasi 

(SI) adalah suatu multi-disiplin yang konstuksi 

kajiannya banyak disumbang oleh disiplin-disiplin 

dalam ilmu psikologi, sosiologi, dan antropologi. 

Psikologi memberi konstribusi besar dalam 

pengembangan SI untuk memahami apa dan bagaimana 

hubungan pembentukan perilaku dengan lingkungan. Dari 

sekian banyak aliran dalam psikologi, behaviorisme, 

kognitivisme, dan konstruktivisme adalah madzhab-

madzhab psikologi yang paling besar jasanya dalam 

menyumbang kemajuan sistem informasi. 

P 
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Behaviorisme sering juga disebut teori belajar oleh 

karena aliran ini yang mengurai bagaimana belajar itu 

terjadi. Teori ini berusaha memahami tingkah laku atau 

perilaku manusia dengan menggunakan pendekatan 

objektif, mekanistik, dan materialistik (Desmita, 2009). 

Prinsip pertama dari teori behavioristik adalah bahwa 

belajar adalah perubahan perilaku sebagai akibat dari 

adanya interaksi antara stimulus dan respon (Judd, 2012). 

Stimulus adalah sesuatu yang diperoleh dari luar yang 

meransang perhatian seperti instruksi yang disampaikan 

pelatih. Sedang respon adalah reaksi atau tanggapan 

seseorang terhadap suatu stimulan. Seseorang dikatakan 

telah belajar apabila telah mampu memperlihatkan 

perubahan perilaku berupa kemampuan-kemampuan baru 

yang ditunjukkannya setelah memperoleh ransangan.   

Pada umumnya teoritisi behavioristik berpendapat 

bahwa perubahan perilaku bersifat relatif permanen atau 

menetap dalam bentuk potensi (behavioral potentiality) 

yang terbentuk sebagai akibat pengalaman yang diperkuat 

(reinforced practice) (Watson & Kimble, 2017).  Konsep 

reinforcement adalah prinsip kedua yang dapat ditarik dari 

teori ini, yaitu proses dimana stimulus kemungkinan akan 

mendorong munculnya perilaku. 

Apabila perubahan perilaku disebut sebagai dasar 

belajar, berarti perilaku belajar itu gejalanya selalu dapat 

diamati secara langsung. Hal itu berarti, sebagai hasil belajar 

itu berupa kemampuan yang dapat diamati (observable). 

Kemampuan yang tidak dapat diamati, seperti perilaku 

menyadari, dalam pengertian ini tidak dapat disebut 

perilaku belajar oleh karena kesadaran atau kepura-puraan 

sulit untuk dideteksi perbedaannya secara langsung. 

Perilaku yang dapat diamati secara langsung misalnya 
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berhubungan dengan kompetensi tertentu seperti 

menyebutkan, menjelaskan, menggunakan, melakukan, 

membedakan, dan lain-lain. 

Perubahan perilaku bersifat relatif permanen. Artinya 

sebagai konsekuensi belajar, perilaku itu bersifat sementara 

dan tidak menetap. Kemampuan yang ditunjukkan setelah 

belajar akan hilang dalam durasi waktu tertentu. Soal berapa 

lama pengalaman itu beratahan? Sulit dideskripsikan, 

namun pengalaman itu dapat lenyap secara cepat, atau 

mungkin juga akan menetap dalam waktu yang cukup lama 

sampai akhirnya diabaikan atau dilupakan atau tergantikan 

oleh hasil belajar baru. Hal tersebut terjadi oleh karena 

proses belajar akan memodifikasi perilaku sehingga relatif 

lebih tetap. 

Di antara kaum behavioris, hanya Skinner yang 

berpandangan bahwa perubahan perilaku adalah proses 

belajar itu sendiri dan bukan perantara pengalaman. 

Skinner, psikolog dari Harvard University, menjelaskan 

bahwa perubahan perilaku tidak lain adalah proses belajar 

itu sendiri dan tanpa melalui perantara pengalaman. 

Pandangan ini menerangkan bahwa perubahan perilaku 

dipengaruhi oleh perubahan lingkungan, dimana semakin 

kuat lingkungan maka akan semakin memperkuat 

perubahan perilaku. Untuk menghasilkan perilaku yang 

diharapkan, pengkondisian klasik sebagaimana diajarkan 

Watson tidak lagi bisa diandalkan. Menurut Skinner 

pengkondisian itu harus berpenguat atau operant.  

Operant conditioning dibutuhkan karena respon 

individu tidaklah sesederhana karena satuan-satuan 

stimulus akan berinteraksi satu sama lain mempengaruhi 

perilaku (Berliner & Calfee, 2013). Dengan demikian 

sejumlah perilaku baik yang diharapkan maupun yang tidak 
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diharapkan, kemungkinan akan muncul. Dari formulasi ini 

memunculkan prinsip ketiga, yaitu konsep positive 

reinforcement dan negative reinforcement.   

Positive reinforcement atau penguatan positif adalah 

proses pemberian stimulus untuk memperkuat 

kemungkinan suatu perilaku yang diharapkan dapat 

diulangi. Karena tekanannya pada stimulan, maka konsep ini 

bisa pula disebut penguatan stimulan. Prinsip ini yang 

menjadi cantolan konsep reward atau hadiah dan sejenisnya 

seperti gaji, insentif, penghargaan, dan bentuk apresiasi lain 

yang prinsipnya bertujuan mempercepat terjadinya respon. 

Apabila stimulus itu dikurangi atau dihilangkan, maka akan 

memunculkan negative reinforcement, yaitu suatu proses 

dimana perilaku yang diharapkan berkurang atau hilang 

sama sekali. Ilustrasi kedua proses ini dapat dilihat melalui 

skematika pada gambar 3.1 berikut ini: 

 

 

Teori lain dari disiplin psikologi datang dari aliran 

kognitivisme. Pada dasarnya kognitivisme memiliki 

kesamaan dengan behaviorisme dalam menggambarkan 

terbentuknya perilaku, yaitu melalui interaksi stimulus dan 

respon. Perbedaannya terletak pada yang mana yang 

Gambar 3.1: Skematika Penguatan Positif dan Negatif 
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dominan membentuk perilaku. Jika teoritisi behavioristik 

menyebut lingkungan atau stimulant, maka teoritisi 

kognitivistik menyebut sebaliknya, yaitu respon. 

Respon adalah sistem kognisi yang berfungsi 

mengenali, melihat aspek, membedakan, menyimpulkan, dan 

lain-lain. Dalam arti lain, respon membentuk skemata 

kognitif yang memandu pikiran untuk menangkap, 

menginterpretasi dan membentuk kembali informasi itu 

“mungkin” dalam bentuk berbeda. 

Dengan demikian, perilaku terbentuk oleh proses 

belajar. Teori umum kognitivisme percaya bahwa percaya 

bahwa belajar terbentuk melalui model perseptual. Di titik 

ini perbedaan mendasarnya dengan behaviorisme, karena 

model perseptual seringkali tidak terlihat atau tidak 

teramati.     

Piaget (Carey et al., 2015), adalah tokoh awal yang 

meletakkan dasar teori-teori kognitif. Menurutnya, kognisi 

memiliki struktur dan fungsi berbeda-beda serta 

berkembang seiring dengan perkembangan struktur dan 

fungsi-fungsi fisik manusia. Di dalam struktur dan fungsi itu, 

perkembangan intelektual se arah dengan perkembangan 

fungsi biologis dan psikologis. Hal itu berarti bahwa 

perkembangan kognitif tidak dapat didefinisikan secara 

kuantitatif oleh karena daya pikir atau daya mental setiap 

anak di setiap usia akan berbeda secara kualititatif. 

Bagi Piaget, intelegensia berkembang melalui proses 

adaptasi biologis terhadap lingkungan. Seseorang secara 

aktif membentuk proses, namun lingkungan dimana 

seseorang menetap juga mempengaruhi struktur kognitif. 

Dalam relasi itu, struktur kognisi berkembang secara 

perlahan dan bertahap membentuk cakrawala dan sudut 

pandang individu terhadap realita. Asumsi ini yang 
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mendasari lima perkembangan kognitif yang dikemukakan 

Piaget: sensorimotor, preoperasional, intuitif, operasional 

konkrit, dan operasional formal (Ibda, 2015).     

Dalam upayanya berinteraksi dengan lingkungan, 

manusia berusaha menangkap fenomena yang ada di dalam 

lingkungannya dengan menggunakan persepsi yang dia 

miliki. Keadaan dimana individu mempersepsi 

lingkungannya adalah peristiwa seseorang itu sedang 

mengorganisasi pikirannya. Tentu saja organisasi pikiran itu 

kompleks dan terpadu dan yang paling sederhana adalah 

schema (Carey et al., 2015). Schema atau skemata 

merupakan representasi tindakan baik fisik maupun mental 

seseorang terhadap objek benda, peristiwa, atau fenomena. 

Bentuknya dapat bersifat spesifik, seperti mengenali benda, 

dan dapat pula elaboratif, seperti mengenali jenis benda.  

Proses dimana seseorang mampu menangkap pesan 

baru dan kemudian merubahnya ke dalam simbol-simbol 

pengalaman atau pengetahun disebut adaptasi. Adaptasi 

berlangsung dalam dua cara, yaitu: asimilasi dan akomodasi. 

Kemampuan manusia memanipulasi atau 

mempersepsi objek atau peristiwa menjadi serupa atau 

sama dengan skemata yang ada dalam dirinya disebut 

asimilasi. Misalnya, seorang anak yang minta dibelikan 

anjing. Ayahnya yang penyayang kucing dan tidak suka 

anjing kemudian berkata, “ya sudah, si belang diganti saja 

namanya dengan si dogy”. Sang anak lantas tertawa karena 

dalam skemata intelegensianya, meski si belang diganti 

menjadi si dogy, tetap saja kucing tidak dapat menggantikan 

anjing yang diinginkannya. 

Namun sekiranya keadaan dimana kenyataan itu 

berhasil dia asimilasi, maka struktur realita itu dengan 

sendirinya diakomodasi. Artinya, akomodasi muncul seiring 
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adanya asimilasi, demikian sebaliknya akomodasi tidak 

muncul tanpa adanya asimilasi. Akomadasi sendiri adalah 

keadaan diri yang dapat menyesuaikan, mengubah dan 

memahami instruksi atau input agar sesuai dengan situasi 

atau skemata baru.   

Proses akomodasi tidak jarang mengalami gangguan 

karena adanya jarak konseptual yang tidak terkoneksi 

dengan sempurna. Proses memulihkan keseimbangan antara 

pemahaman sekarang dengan pengalaman baru itu disebut 

ekuilibrasi. 

Ilustrasi pada gambar 3.2 akan memperjelas teori 

perkembangan kognitif Piaget, sebagai berikut: 

 

 

 

 

Dengan demikian, bagi kognitivisme, kognisi manusia 

adalah daya aktif yang dapat digunakan untuk mengelola 

pengalaman baru. Bruner (1915-2016), melanjutkan konsep 

Piaget tersebut dengan mengatakan bahwa jika anak diberi 

kesempatan untuk menemukan pengalamannya, maka 

perilaku belajarnya akan lebih kuat. Cara belajar ini 

disebutnya dengan discovery learning.  

Discovery learning mendorong individu untuk belajar 

melalui kegiatan memanipulasi objek, membuat struktur, 

dan mentransformasikan data yang diperolehnya menjadi 

informasi yang bermanfaat bagi dirinya. Kemampuan itu 

muncul karena melalui metode ini, anak secara leluasa akan 

mengeksplorasi permasalahan yang dihadapinya sekaligus 

menemukan pemecahannya. Kemungkinan anak memiliki 

Skemata Asimilasi Ekuilibrasi  Akomodasi    

Gambar 3.2: Alur Perkembangan Teori Kognitif 

Piaget 
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kemampuan ini karena daya kognisi bawaan yang menurut 

Bruner berkembang dalam tiga tahap: (1) enaktif; (2) 

ikonik; dan (3) simbolik. 

Tahap enaktif adalah tahap dimana seseorang 

berupaya untuk mempersepsi lingkungan secara nyata dan 

apa adanya dengan memanfaatkan benda-benda atau situasi 

konkrit di sekitarnya. Tahap enaktif adalah tahap paling 

awal belajar manusia yang dapat diamati pada usia awal 

belajar. Seiring perkembangan pengalaman, tahap ini akan 

berangsur berubah ke tahap ikonik.  

Tahap ikonik adalah tahap belajar dimana seseorang 

mampu menggambarkan realitas secara visual imagery, 

yaitu kemampuan menggambarkan lingkungan sekitarnya 

secara imajiner. Seseorang pada tahap ini sudah telah 

memiliki kemampuan menggambarkan objek secara visual 

dalam bentuk citra atau ikon mental. Umumnya anak di usia 

satu hingga tujuh tahun dominan berada di tahap belajar 

ikonik. 

Berikutnya adalah tahap simbolik, termanifestasi pada 

seseorang yang memiliki kemampuan menyimpan informasi 

dalam bentuk lambang atau simbol hal mana setiap lambang 

atau simbol itu berelasi tepat dengan objeknya. Simbol tentu 

saja berbeda dengan ikon yang formnya gambar (image). 

Simbol wujudnya dapat diklasifikasi dan diorganisasi seperti 

kata, simbol matematika, dan atau sistem simbol lainnya. 

Teori yang diletakkan Bruner membuatnya 

dikategorikan peletak dasar teori konstruktivis karena 

gagasannya tentang belajar dengan jalan menemukan atau 

discovery. Meskipun demikian, tidak sedikit juga ahli yang 

mengaktegorikannya ke dalam teoritisi kognitif karena 

klasifikasi belajar yang terakhir kita bahas. Namun fakta 

bahwa Bruner berada di antara Piaget dan Vygotsky adalah 
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hal lain yang berkontribusi besar terhadap perkembangan 

studi penggunaan SI dalam bidang Pendidikan (Buto, 2010). 

Lev Vygotsky (1896-1934) adalah teoritisi penting 

dalam aliran kontruktivisme. Disebut konstruktivisme oleh 

karena aliran ini mengajarkan bahwa manusia secara 

alamiah adalah makhluk yang mampu menemukan dan 

menyusun pengetahuannya. 

Teori konstruktivistik kadang disebut teori belajar 

sosio-kultural dan kadang disebut teori belajar konstruksi 

sosial oleh karena dalam prosesnya, seseorang belajar tidak 

dapat sembunyi dari dunia orang lain. Dalam pengertian 

bahwa dalam perkembangan pengalaman seseorang selalu 

membutuhkan seseorang lainnya untuk memahami dan 

memecahkan permasalahan yang dia hadapi. Lebih jauh lagi, 

intelegensia yang dimiliki manusia berasal dari masyarakat. 

Vygotsky menggagas teori zone of proximal 

development (ZPD) atau zona perkembangan proksimal. 

Teori ini berangkat dari preposisi bahwa jika seseorang yang 

menggunakan alat berpikir akan menyebabkan 

perkembanga pada sistem kognisinya. Alat berpikir yang 

dimaksud adalah lingkungan sosial dan budaya yang 

melingkupi pengalaman seseorang. ZPD adalah ruang dalam 

kognisi yang menjadi celah di antara zona kemampuan 

aktual dan zona kemampuan potensial  

Zona kemampuan potensial adalah keadaan dimana 

seseorang tidak menguasai suatu pengalaman sehingga tidak 

memiliki kemampuan yang cukup untuk melakukan atau 

menyelsaikan permasalahannya. Sedangkan zona 

kemampuan aktual adalah kebalikannya, yaitu keadaan 

dimana seseorang memiliki kemampuan yang cukup untuk 

menguasai suatu pengalaman. ZPD ada di antaranya, yaitu 

suatu keadaan pada diri seseorang yang membutuhkan 
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bantuan orang lain agar dapat menguasai suatu pengalaman. 

Jika diilustrasikan ke dalam gambar, maka pola relasi di 

antara tiga zona tersebut akan tampak seperti berikut: 

 

 

 

 

 

 

Sebagai catatan tambahan, prinsip-prinsip ZPD 

menjadi basis teori pembelajaran kolaborasi. Konsep dasar 

kolaborasi percaya bahwa dengan proses penyelesaian 

masalah yang dilakukan bersama orang lain akan lebih 

efektif memperoleh hasil yang lebih baik dari pada 

dilakukan sendiri.  

Sosiologi juga menyumbang pemahaman mendasar 

tentang bagaimana proses interaksional dan transaksional 

berlangsung di dalam kelompok masyarakat. Dari sekian 

banyak disiplin dalam ilmu sosial, ilmu komunikasi adalah 

yang dominan memberi kontribusi kepada pengembangan 

sistem informasi. 

Kontribusi paling awal disiplin ini adalah membantu 

menjelaskan bagaimana informasi itu dihasilkan dan 

diproses. Teori umumnya menyatakan bahwa informasi 

yang diterima oleh manusia akan diproses melalui 

mekanisme kognitif yang kompleks. Input yang diterima 

akan direspon melalui mekanisme persepsi, yaitu 

mekanisme yang menyaring dan memaknainya sehingga 

dapat diterima (received). Input yang berupa data itu akan 

   
Z
P
D 

Kemampuan 

potensial 
Kemampuan 

Aktual 

Gambar 3.3: Relasi Zona Kemampuan Menurut 
Vygotsky 
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disimpan dalam sistem ingatan (memory storage sistem) 

yang terbagi dua dalam dua belahan, belahan ingatan jangka 

pendek (short term memory) dan belahan ingatan jangka 

panjang (long term memory) (Groome, 2016).  

Seseorang akan yang membutuhkan sejumlah data 

dalam berpikir yang sumbernya ditarik dari sistem 

penyimpanan materi. Semakin cepat data itu diperoleh 

menentukan penyimpanan data itu berada. Data pada 

belahan ingatan jangka pendek akan lebih cepat diakses 

daripada data yang tersimpan pada sistem ingatan jangka 

panjang.   

Proses itu dapat dilihat melalui gambar 3.4, sebagai 

berikut:   

 

 

 

Teoritisi yang disebut-sebut sebagai peletak dasar 

teori pemrosesan informasi adalah George Armitage Miller 

(1920-2012). Psikologi Harvard University ini melakukan 

pengukuran terhadap kemampuan manusia menyimpan 

informasi dan menghasilkan kesimpulan bahwa rerata objek 

yang dimiliki manusia dalam ingatan jangka pendek adalah 

tujuh. Miller merumuskan 7 ± 2 (dibaca seven, plus or 

minus two) yang lebih dikenal dengan istilah hukum Miller. 

Seven, plus or minus two maksudnya seseorang hanya 

mampu mengingat 7 objek dalam satu pekerjaan, maksimal 

9 dan minimal 5.  

Hukum Miller digunakan sebagai prinsip dalam 

mengatur jumlah informasi. Menurut hukum ini rata-rata 

manusia hanya mampu menyimpan tujuh informasi di dalam 

Learning & 
Memory 
Storage 

Perception Thinking Retrieval 

Gambar 2.2: Deskripsi Tahapan Proses Kerja Kognisi 
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ingatan mereka selama rentang tertentu. Kemampuan itu 

berkaitan dengan kemampuan menerima, menyimpan dan 

memproses informasi. Keadaan orang yang menerima 

informasi lebih dari kapasitasnya akan mengalami gangguan 

karena beban kognitif berlebih dalam proses retrieval (Law 

et al., 2012). 

Strategi untuk menghindari beban kognitif berlebih 

pada struktur tugas yang kompleks, Miller mengajukan 

teknik chunking, yaitu teknik mengelompokkan informasi ke 

dalam struktur perseptual yang sama. Dengan kata lain, 

informasi dikelompokkan ke dalam klaster-klaster yang 

dapat dikenali dengan mudah. Teknik ini dalam banyak studi 

terbukti efektif menambah kemampuan kerja otak untuk 

mengingat lebih banyak dengan syarat tiap-tiap klaster 

memberi makna yang jelas kepada individu (Cowan et al., 

2012).   

Sebagai ilustrasi, perhatiakn deretan angka-angka 

berikut ini: 

1, 2, 7, 5, 3, 8, 8, 8, 3 

Ada berapa bit informasi yang diproses di dalam 

otakmu? Benar, ada 9 bit informasi, karena 9 informasi yang 

berbeda sama dengan 9 bit. Mungkin di antara anda ada 

yang hanya sekali membaca deretan angka-angka tersebut 

dan langsung dapat menyebutnya dengan mata tertutup. 

Tapi, umumnya kita hanya akan bisa menyebut tujuh kata 

saja atau paling tidak lima deret secara persis. Sekarang, 

coba perhatika deret angka berikut: 

(12), 7, 5, 3, (8 3 kali), 2 

Mengingat deret angka di atas akan lebih mudah 

karena 1 dan 2 sudah dikelompokkan menjadi 12 dan 8, 8, 8 

menjadi 8 tiga kali. Pengelompokan ini membuat bit 
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informasi menjadi lebih sedikit, yaitu 6 bit karena hanya 

terdapat 6 informasi yang berbeda. 

Sebagai catatan, bit adalah satuan ukuran informasi 

sebagaimana inchi pada satuan panjang benda.  

Teori lain adalah component display theory (CDT). 

Dari namanya saja kita dapat menduga kalau teori ini berisi 

preposisi yang dapat membantu dalam menentukan 

komponen tayangan. 

CDT digagas oleh David Merril (1937) 

mengelompokkan pembelajaran menjadi dua aspek, yaitu isi 

(content) dan kinerja (performance). Isi dikarakterisasi ke 

dalam empat jenis, fakta, konsep, prinsip, prosedur, dan 

proses. Fakta menjadi kunci informasi, objek yang bisa 

terlihat atau terdeteksi secara langsung seperti bilangan, 

nama, peristiwa, dan semacamnya. Sedang konsep adalah 

idea tentang sesuatu atau berhubungan dengan pemahaman 

umum seperti lompat, terbang, berdagang. Prinsip 

berhubungan dengan sesuatu yang benar secara mendasar, 

menjadi fondasi keyakinanan atau perilaku, dan atau 

menjadi dasar argumentasi seperti undang-undang, 

tatatertib, adab, dan lain-lain. Prosedur adalah alur kerja, 

suatu tindakan atau cara melanjutkan tindakan atau proses 

kerja objek apapun, dan bisa berarti petunjuk, seperti 

registrasi akun, keseimbangan pembiayaan, dan lain-lain. 

Sedang proses adalah serangkaian tindakan sistimatis atau 

langkah yang diarahkan untuk mencapai suatu tujuan, 

misalnya aljabar, meramu masakan, dan lain-lain.     

Kinerja terdiri dari kemampuan mengingat 

(remembering), menggunakan (using), dan menyimpulkan 

(generalities). Dalam hal mengingat, seseorang akan 

didorong untuk mengingat data yang spesifik yang ada di 

dalam sistem ingatan. Data itu kemudian dia gunakan untuk 
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menjawab pertanyaan atau pernyatan dalam suatu 

permasalahan atau scenario yang disiapkan. Sedang 

menyimpulkan berkaitan dengan aktifitas kognitif untuk 

merangkai data dan informasi yang telah dihasilkan 

sebelumnya ke dalam sutau konsep, ide, atau prinsip yang 

baru. Seiring penggunaan komputer dalam skala luas 

terutama di bidang Pendidikan, teori ini diperbarui dengan 

nama component design theory.  

Sumbangsih antropologi juga besar, terutama dalam 

memahami bagaimana manusia memperlakukan alat untuk 

digunakan dalam memenuhi kebutuhannya. Tidak tanggung-

tanggung, banyak testimoni kegagalan teknologi karena 

mengabaikan aspek antropologis. Di antara sekian disiplin 

ilmu ini, budaya yang dibentuk oleh interaksi antara 

manusia dan komputer adalah disiplin yang banyak 

menyumbang perspektif sistem informasi. 

Beberapa teori pendukung sistem informasi 

manajemen yang disebut di atas menunjukkan bahwa 

disiplin ini bukan rangkaian gagasan konseptual semata 

akan tetapi adalah sistem yang mengoperasionalkan aneka 

ragam fungsi dalam menghasilkan output yang bermanfaat 

bagi penyelenggara sistem operasi dan manajemen 

organisasi. Struktur SIM berbasis pada apa dan bagaimana 

sistem seharusnya bekerja. Meskipun demikian, desain 

sistem ditentukan oleh tuntutan yang harus bisa dikerjakan 

dan sekaligus bernilai bagi organisasi yang 

menggunakannya. 

Dalam aplikasinya, SI secara operasional bekerja dalam 

tahapan- tahapan, sebagai berikut: mengumpulkan data, 

mengklasifikasi data, mengolah data agar berwujud 

informasi, menginterpretasi informasi, menyimpan 

informasi, menyampaikan informasi atau 
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mentransmisikannya kepada pengguna, dan pengguna 

informasi dapat memanfaatkan informasi perolehannya 

untuk kepentingan manajemen organisasi. 

Kebermaknaan suatu desain informasi berhubungan 

erat dengan manusia serta sumber dan alat yang 

digunakannya dalam mendaopatkan informasi. Ini berarti 

perpaduan antara manusia dan mesin dibutuhkan. Informasi 

yang dihasilkan dari beragam alat dan sumber adalah data 

yang memerlukan pengolahan agar menjadi informasi yang 

bermanfaat dan bermakna untuk suatu tujuan. Tentu, 

profesionalitas dan kapabilitas baik individu atau kelompok 

yang diberi tugas merancang informasi dijadikan acuan dan 

dasar dalam pengambilan keputusan. 

Prosedur pengembangan SI membutuhkan terapan 

konseptual sistem yang dibutuhkan dengan prinsip-prinsip 

sebagai berikut: 

a. SI ditentukan batas-batasnya terlebih dahulu dan satu 

orang ditunjuk untuk bertanggung jawab.   

b. Sub-sub sistem pengolahan informasi juga 

didefenisikan secara jelas. 

c. Menyusun schedule untuk memandu progresnya. 

d. Setiap sub sistem diurai kembali dan dikembangkan 

menjadi sub-sub yang lebih kecil serta penanggung 

jawab jawab untuk setiap sub.  

e. Menentukan sistem pengendali untuk memonitor 

progres pengembangannya. 

Seels dan Richey (1994) mengelompokkan desain 

berbasis SI ke dalam empat domain, yaitu: (1) Instructional 

systems design; (2) Massage design; (3) Instructional 

strategy; dan (4) Learner charecteristic.  
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Instructional sistems design (ISD) dapat digunakan 

dalam rancang bangun instruksional makro dan mikro. 

Desain pada level makro berkaitan dengan upaya merancang 

aspek-aspek pundamental yang akan menjadi landasan atau 

dasar suatupengorganisasian. Misalnya terkait dengan 

kegiatan merancang suatu program atau kurikulum. Sedang 

desain pada level mikro berkaitan dengan penyiapan produk 

seperti bahan atau sumber belajar. Kedua level ini 

membutuhkan pertimbangan yang cermat. Meskipun kedua 

level memiliki cakupan yang berbeda, namun tetap 

membutuhkan proses umum yang sama, yaitu analisis, 

desain, pengembangan, implementasi, dan evaluasi. Lima 

pendekatan umum ini, oleh Seels dan Richey sebut dengan 

model ADDIE, singkatan dari Analysis, Design, Development, 

Implementation, and Evaluation. 

Setiap kata menunjukkan fase rancangan. Dalam 

merancang ISD, fase-fase ADDIE memudahkan perancang 

untuk menentukan isi, strategi instruksional, penilaian, dan 

penggunaan media (Barbara Seels & Glasgow, 1998). 

Meskipun demikian, model Seels and Richey dianggap tidak 

memenuhi kebutuhan metodis secara general jika 

dibandingkan dengan model yang dirumuskan Dick and 

Carey (Ed Forest, 2015). Model ini berisi proses sistimatis 

yang menjabarkan model ADDIE ke dalam unit-unit yang 

lebih kecil.    

Intinya adalah, SID membantu membuat alur aktifitas 

merancang, mengembangkan dan menyampaikan produk 

dan pengalaman instruksional secara sistimatis, baik digital 

maupun fisikal, dalam suatu cara yang konsisten dan andal 

untuk digunakan dalam memperoleh pengetahuan yang 

efisien, efektif, menarik, dan menginspirasi (Merrill, 1996).  
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Dalam merancang pembelajaran elektronik, ISD 

banyak dimplementasi dan dijabarkan ke dalam suatu 

pendekatan yang sistimatis yang meliputi proses analisis, 

desain, pengembangan, implementasi, dan mengevaluasi 

rancangan apakah dapat menjadi solusi belajar (Clark, 

2002).  

Message design adalah suatu pendekatan yang 

digunakan untuk memanipulasi bentuk fisik pesan. 

Manipulasi pesan dimaksudkan agar pesan itu dapat 

menjadi informasi yang menarik perhatian, persepsi, dan 

pemahaman pengguna informasi itu.  

Merujuk kepada (B. Seels & Richey, 1994), dalam 

mendesain pesan dibutuhkan perencanaan tentang cara 

menyampaikan dan mengkomunikasikan pesan kepada 

pemelajar. Tentu dengan multi pendekatan yang 

penerapannya didasarkan pada prinsip-prinsip atensi, 

persepsi, dan retensi. Ketiga prinsip ini berperan penting 

untuk menjamin suatu pesan bermakna untuk digunakan di 

dalam pembelajaran.  

Domain berikutnya adalah instructional strategis 

design atau desain strategi instruksional. Desain bertujuan 

memudahkan menemukan cara efektif menampilkan materi 

yang akan disajikan. Desain ini secara khusus digunakan di 

dalam menyeleksi dan menata urutan kegiatan selama 

pembelajaran berlangsung. Rumusannya berbeda-beda 

menurut kebutuhannya.  

Gagne merumuskan kriteria yang dibutuhkan untuk 

memastikan kegiatan belajar berlangsung dengan baik. 

Konsepnya meliputi sembilan kegiatan yang berurutan 

sebagai berikut: 



M Yusuf T. 

 

52 

 

1. Menarik perhatian. Perhatian yang tertuju kepada objek 

yang dipelajari akan memastikan seseorang itu belajar. 

Beberapa cara yang dapat dilakukan untuk menarik 

perhatian, antara lain: (a) meransang anak dengan 

sesuatu yang baru, tidak biasa, dan memiliki aspek 

surprise; (b) mengajukan pertanyaan yang menggugah 

pikiran; (c) Minta orang lain untuk menjawab 

pertanyaan; (d) selingi dengan aktifitas ice breaker. 

2. Tujuan disampaikan di awal. Dengan menyampaikan 

tujuan di awal, peserta dapat menentukan apa dan 

bagaimana strategi untuk mencapai tujuan itu. Beberapa 

cara yang bisa dipakai untuk memperoleh hasil yang 

diharapkan, antara lain: (a) gambarkan kinerja yang 

dibutuhkan; (b) gambarkan pula kriteria dan standar 

kinerja itu; (c) pastikan peserta memenuhi kriteria dan 

standar yang telah ditetapkan; dan (d) sertakan tujuan 

pada petunjuk penilaian. 

3. Merangsang ingatan untuk mereview pengalaman 

sebelumnya. Teknik ini dilakukan agar peserta memiliki 

sense of new information, yaitu kenyamanan untuk 

menerima input baru dengan menghubungkan hal baru 

itu dengan sesuatu yang telah diketahui atau dialaminya.  

4. Menyajikan isi materi dengan berbagai strategi yang 

memberi kemudahan kepada peserta untuk menangkap 

isi instruksi secara efektif. Tata konten dan kelompokkan 

dengan mempertimbangkan kesesuaian dan beri 

penjelasan setelah demontrasi. Beberapa strategi yang 

bisa digunakan, antara lain: (a) Sampaikan pesan dengan 

beragam cara, seperti melalui video, ceramah, podcast, 

dan kerja kelompok; (b) Gunakan media bervariasi; (c) 

Gabungkan strategi pembelajaran aktif untuk membuat 
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pembelajar tetap terlibat; (d) Siapkan sarana untuk akses 

konten segampang mungkin.  

5. Menyiapkan petunjuk belajar. Petunjuk belajar sangat 

bermanfaat dan menjadi strategi yang bagus untuk 

menyiapkan fasilitas bantuan belajar termasuk bantuan 

lain, seperti mengakses bahan dan sumber yang ada. Inti 

pokoknya adalah fasilitas ini membantu peserta untuk 

belajar bagaimana belajar dilakukan (learn how to learn). 

6. Unjuk kinerja (elicit performance), diaplikasi untuk 

memberi penguatan kembali pengetahuan atau 

keterampilan baru yang peserta peroleh dari proses 

sekaligus untuk mengkonfirmasi tepat tidaknya 

pemahaman mereka.   

7. Memberi feedback. Dimaksudkan untuk memberi 

kesempatan kepada peserta menilai dan memfasilitasi 

pembelajaran. Demikian juga agar peserta terlibat dalam 

mengenali gaps dalam pemahaman sebelum terlampau 

jauh proses itu berjalan. Feedback dapat dibedakan 

menjadi lima macam, yaitu: (a) Confirmatory feedback, 

diberikan untuk memberitahu peserta apa yang 

seharusnya mereka lakukan; (b) Evaluative feedback, 

dilakukan dengan memberitahu peserta tentang kinerja 

yang telah mereka buat tanpa memberi panduan 

perbaikan; (c) Remedial feedback, dilakukan dengan 

mengarahkan siswa menemukan cara memperbaiki 

pekerjaan yang keliru tanpa memberi jawaban benar 

secara langsung; (d) Descriptive or analitic feedback, 

dilakukan dengan mendorong, mengarahkan, dan 

menyiapkan informasi untuk membantu perbaikan 

kinerja; dan (e) Peer-evaluation and self-evaluation, 

berfungsi membantu peserta mengidentifikasi jarak 
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belajar dengan kinerja yang mereka hasilkan baik sendiri 

maupun berpasangan.  

8. Menilai kinerja, diaplikasi dengan mengetes capaian 

belajar yang diharapkan. 

9. Meningkatkan retensi dan transfer. Konsep ini berarti 

membuka ruang bagi peserta untuk menghubungkan 

(retention) konsep yang telah dipelajari dengan 

pengaplikasiannya (transfer) dalam dunia nyata.    

Dick and Carey (Ed Forest, 2015), menyederhanakan 

teori Gagne di atas ke dalam lima komponen, yaitu: 

1. Aktifitas pra-pembelajaran 

2. Presentasi isi 

3. Partisipasi pemelajar 

4. Pengujian, dan 

5. Kegiatan tindak lanjut. 

Pertanyaannya adalah, apakah rancangan sistem 

informasi serta merta berterima pada organisasi yang 

membutuhkannya sekalipun. Ternyata tidak. Hal ini berarti 

proses menyesuaikan informasi dengan karakteristik 

organisasi dibutuhkan agar lembaga itu mau menerima 

rancangannya. Membahas permasalahan ini, kita berutang 

kepada sosiolog Amerika, Everett M. Rogers (1931-2004). 

Rogers mengemukakan teori difusi inovasi melalui buku 

yang ditulisnya 1962 dengan judul Diffusion of Innovations. 

Buku ini sendiri disebut-sebut sebagai buku teori sains 

sosial paling awal dalam disiplin sosiologi dan komunikasi. 

Arti difusi dalam Bahasa Indonesia (KBBI, 2016), 

dimaknai dalam tiga disiplin ilmu, fisika, sosial, dan 

linguistik. Secara sosial berarti penyebaran atau perembesan 

sesuatu (budaya, teknologi, atau ide) dari satu pihak ke 

pihak lain; penghamburan; atau pemencaran. 



Sistem Informasi Manajemen 

 

55 
 

Difusi dikonseptualisasi ke dalam dua pengertian. 

Pertama adalah proses mengomunikasikan inovasi melalui 

saluran atau jaringan tertentu dalam rentang waktu tertentu 

di antara anggota suatu kelompok sosial. Kedua, suatu jenis 

perubahan sosial (social changes) dalam struktur dan fungsi 

sistem sosial. 

Sedang inovasi sendiri dipahami sebagai bentuk input 

berupa pengenalan hal-hal baru atau pembaharuan atau 

temuan baru dari yang sudah ada dan atau yang sudah 

dikenal sebelumnya. Inovasi diartikan pula sebagai bentuk 

gagasan, praktek, atau objek yang dirasa baru oleh individu 

atau kelompok masyarakat tertentu. Apa yang baru tersebut 

bisa berarti telah lama pada individu atau kelompok sosial 

lainnya, sehingga inovasi bisa juga dipahami sebagai proses 

adopsi atas ide, perilaku, atau produk sebagai hal baru dari 

pihak yang lain.   

Adopsi ide, perilaku, atau produk baru dalam sebuah 

sistem sosial tidaklah terjadi dengan sendirinya secara 

simultan. Dalam proses itu, ada masyarakat yang cepat 

melakukan inovasi dan ada yang lamban. Studi tentang itu 

menunjukkan lima kategori (Rogers, 1983): 

1. Innovator atau inovator, yaitu kelompok orang yang 

bersedia menjadi orang pertama mencoba suatu inovasi. 

Kelompok orang seperti ini adalah kelompok pemberani 

dan memiliki minat terhadap ide baru sekaligus 

pengambil resiko, dan biasanya menjadi bagian dari pihak 

yang pertama kali mengembangkan ide itu. 

2. Early adopter atau adopter awal, adalah kelompok orang 

yang memiliki jiwa kepemimpinan dan mampu membaca 

peluang perubahan. Untuk berubah, kelompok ini 

biasanya tidak memerlukan banyak informasi. 
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3. Early majority atau mayoritas awal, kelompok orang 

seperti ini jarang menjadi pemimpin meskipun sudah 

memiliki minat berinovasi sebelum orang kebanyakan. 

Umumnya kelompok ini memutuskan untuk menginovasi 

setelah suatu ide, perilaku, atau produk terbukti berhasil 

dan bagus. 

4. Late majority atau mayoritas lambat, adalah kelompok 

orang yang mengadopsi suatu inovasi setelah mayoritas 

masyarakat telah mencobanya. 

5. Laggard, adalah kelompok orang yang terikat oleh tradisi 

dan bersifat konservatif. Kelompok ini skeptis atau 

peragu terhadap terhadap suatu perubahan.     

Difusi inovasi bertujuan agar suatu inovasi dapat 

diadopsi oleh oleh anggota sistem sosial tertentu dalam 

berbagai lapisan: individu, kelompok informal, organisasi 

dan masyarakat. Teori ini pada dasarnya menerangkan 

proses terjadinya suatu inovasi. Dan bahwa fakta bahwa 

terbentuk lapisan sosial dalam mendifusikan suatu inovasi, 

Roger menyebutkan lima faktor utama yang mempengaruhi 

adopsi terhadap suatu inovasi. Faktor-faktor tersebut 

meliputi: 

1. Relative advantage atau relatif menguntungkan, artinya 

kecepatan adopsi terkait dengan seberapa besar suatu 

inovasi memberi keuntungan kepada adopter. 

2. Compatibilty atau kecocokan, artinya kecepatan adopsi 

ditentukan oleh seberapa konsisten suatu inovasi 

bersesuaian dengan tatanan nilai, pengalaman, dan 

kebutuhan calon adopter. 

3. Complexity atau keterjangkauan, maksudnya adopsi akan 

berlangsung apabila suatu inovasi mudah dipahami dan 

atau dapat digunakan. 
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4. Triability atau triabilitas, artinya suatu inovasi akan 

diadopsi bergantung pada seberapa tahan suatu inovasi 

dapat diuji atau dieksperimenkan sebelum adopsi itu 

diputuskan. 

5. Observability atau dapat diamati, artinya suatu inovasi 

akan diadopsi jika dalam pengamatan telah terbukti 

menunjukkan suatu hasil yang nyata (tangible result). 

Dengan demikan difusi inovasi sangat penting dalam 

pengembangan dunia pendidikan, karena dengan adanya 

difusi inovasi para pelaku pendidikan tidak lagi selalu 

mempertahankan status quo dalam pendidikan walaupun 

sebenarya perlu di desain ulang sehingga mengikuti 

perkembangan zaman. 

Kesimpulannya, SIM adalah suatu multi-disiplin 

dengan perspektif etik yang kaya. Variasi disiplin yang 

memberi sumbangsih dalam riset dan pengembangannya 

membuat disiplin ini memiliki irisan teoritis yang sangat 

kaya. Spektor (2014), menyelip tulisan berjudul Theoritical 

Foundation menggambarkan disiplin berbasis teknologi 

informasi dan komunikasi sebagai subjek masih akan terus 

berkembang sehingga pondasi teoritisnya tidak boleh lepas 

sikap dan nilai-nilai penelitian, sains, dan keterpelajaran. 

Nilai-nilai itu memuara pada dua prinsip, keterbukaan 

(openness) dan kerendah hatian (humbleness).   

Keterbukaan dibutuhkan agar disiplin ini terus 

mengalami perbaikan, berkelanjutan hingga benar-benar 

dapat diandalkan untuk mengabdi kepada kita, manusia. 

Sebuah syarat penting agar cara memproduksi teknologi itu 

dapat diuji dan dinilai oleh rasa kemanusiaan kita.  

Kerendah hatian penting dikedepankan agar teknologi 

berterima bukan melalui reklame atau agitasi, akan tetapi 

benar-benar didasarkan bahwa dia kita butuhkan. Kerendah 
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hatian itu juga bermakna apa yang ditemukan seharusnya 

meletakkan standar baru untuk pengembangan selanjutnya.  

Argumen Spektor tersebut didasarkan pada sejarah, 

bahwa dalam implementasi IT sebagai media pengelolaan 

kelembagaan adalah menunjukkan perkembangan 

berkelanjutan. Dalam proses itu, pertanyaan seputar 

bagaimana IT dapat menyesuaikan dengan “cara manusia 

bekerja sebenarnya” dan “cara manusia menggunakan 

sebenarnya” serta “bagaimana manusia memperlakukan 

komputer sebenarnya” terus menjadi orientasi 

pengembangan sistem. Itu berarti bahwa, mengadopsi nilai 

dan budaya yang dihormati suatu organisasi penting 

menjadi dasar pemngembangan SIM. Dalam pengertian yang 

lain, SIM sebagai sebuah disipilin masih akan terus 

dikembangkan.    
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BAB IV  
 

 

 

PELUANG DAN TANTANGAN 

IMPLEMENTASI SISTEM INFORMASI 

MANAJEMEN PADA PENDIDIKAN 

ISLAM 

 

ada bab sebelumnya telah dibahas bahwa sistem 

informasi manajemen pada hakikatnya adalah sebuah 

sistem yang memadukan antara manusia dan mesin 

untuk menyajikan informasi agar dapat digunakan dalam 

mendukung bekerjanya fungsi operasi, kegiatan manajemen, 

dan pengambilan keputusan dalam suatu lembaga. Sistem ini 

secara operasional bertumpu kepada sistem operasi 

komputer, pedoman prosedur kerja, model manajemen dan 

pengambilan keputusan, serta database (Davis, 2000). 

P 
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Implementasi sistem informasi (SI) kini telah 

menjangkau hampir semua sektor, terutama layanan publik. 

Hal itu didorong oleh semakin tersedianya sumber daya baik 

manusia maupun alat yang mendukung sistem kerja SI dapat 

beroperasi dengan baik. Perkembangannya sedemikian 

pesat dalam satu dekade terakhir dimana teknologi digital 

membawa dampak disruptif atau gangguan terhadap 

pundamental kerja dan peralatannya.  

Yuswohady (2016), dalam studinya menunjukkan 

munculnya perilaku disruptif menjadi pemicu munculnya 

disrupsi digital dan disrupsi milenial. Disrupsi digital adalah 

suatu proses dimana penggunaan mesin digital mendorong 

munculnya cara-cara baru dalam pemenuhan kebutuhan. 

Sementara cara lama tidak lagi menemukan relevansinya 

dalam mekanisme transaksi sosial baru itu.  

Disrupsi digital pelan tapi pasti membentuk perilaku 

baru karena dengan mesin itu manusia telah meredefinisi 

preferensi nilai sosialnya. Apa yang perlu dan tidak perlu 

dimaknai ulang dan jaman ini menjadi saksi banyaknya 

preposisi nilai yang tidak relevan lagi. Persoalan sosial baru 

tentu bermunculan sebagai konsekuensi logis dari 

perubahan pundamental tadi. 

Sektor pendidikan adalah subsistem yang berhadapan 

langsung dengan struktur dan fungsi sosial yang dapat 

berubah secara latensi itu (Ritzer, 2007). Kemampuan 

sektor pendidikan dalam menjawab kecenderungan sosial 

masyarakat baru tersebut diharapkan akan menciptakan 

keseimbangan antara kebutuhan bermasyarakat baru 

dengan sistem nilai budaya yang dihormati masyarakat 

secara turun temurun. Kemampuan untuk beradaptasi 

dengan berbagai perubahan adalah kunci sukses pendidikan 
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mengemban fungsinya sebagai wadah pelanjut nilai-nilai 

budaya bermasyarakat.   

Bagaimana peluang dan tantangan implementasi SIM 

pada sektor pendidikan? Membahas ini, tidak dapat tidak 

harus membangun suatu perspektif terlebih dahulu agar 

gambarannya dapat tertangkap oleh semua pihak. Formulasi 

SWOT saya kira cukup sesuai untuk menjadi alat analisis 

menjawab pertanyaan itu. 

Kita mulai dari S, strength yang jika dikembangkan ke 

dalam bentuk pertanyaan maka akan terbaca, apa kekuatan 

yang dimiliki sektor pendidikan kita dalam 

mengimplementasi SIM? 

Istilah pendidikan nasional Indonesia dapat ditelusuri 

bahkan hingga sebelum negara ini merdeka pada 17 Agustus 

1945. Seperti diketahui, setelah Partai Nasional Indonesia 

(PNI) dilarang oleh Pemerintah Belanda pada tahun 1929 

yang disusul dengan pembubaran pada tahun 1931 dan 

diganti dengan mendirikan Partai Indonesia (PARTINDO). Di 

antara anggota PNI tidak nyaman dengan pembubaran itu 

dan mendirikan PNI Baru di Jogjakarta pada tahun 1931. 

Kata partai pada PNI diganti dengan pendidikan sehingga 

PNI Baru bermakna Pendidikan Nasional Indonesia (PNI) 

Baru yang diprakarsai oleh Muh. Hatta dan Sutan Syahrir.  

Meskipun lembaga pendidikan di Indonesia memiliki 

latar ragam yang berbeda-beda, namun ditemukan suatu 

simpul perjuangan untuk terbebas dari penjajahan. Ragam 

kepentingan pendiriannya misalnya karena ras dan suku, 

didirikan sekolah Serikat Ambon. Ada juga yang didirikan 

atas motif agama seperti sekolah, madrasah dan pesantren 

yang didirikan Nahdhatul Ulama, Muhammadiyah, PERSIS, 

dsb. Ada pula bermotif pembebasan kaum perempuan 

seperti yang diprakarsai oleh Dewi Sartika dan Kartini. 
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Demikian pula yang bermotif persatuan seperti Budi Utomo 

dan Taman Siswa. 

Menilik perkembangan itu, dapat dikatakan bahwa 

pendidikan nasional adalah bagian integral dari pergerakan 

kemerdekaan Indonesia sehingga visinya tidak dapat 

dilepaskan dari semangat nasionalisme dan kerakyatan. Itu 

juga menyiratkan semangat bahwa pendidikan adalah alat 

perjuangan untuk mencapai cita-cita penyejahteraan dan 

pencerdasan kehidupan bangsa. 

Sejauh ini pelbagai motif penyelenggaraan sekolah 

seperti disebut sebelumnya mengerucut menjadi dua 

kelembagaan, sekolah umum dan sekolah agama. Sekolah 

umum dibina oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 

Republik Indonesia, dan sekolah agama di bawah 

Kementerian Agama Republik Indonesia.  

Melalui Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 

tentang Sistem Pendidikan Nasional (SISDIKNAS), 

disebutkan bahwa fungsi pendidikan nasional berorientasi 

kepada pengembangan kemampuan dan pembentukan 

watak serta pewujudan peradaban yang bermartabat dan 

mencerdaskan kehidupan bangsa. Tujuan adalah agar 

potensi peserta didik dapat berkembang menjadi manusia 

yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha 

Kuasa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, 

mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta 

bertanggung jawab. 

Fungsi dan tujuan tersebut diterjemahkan ke dalam 

pembagian jalur, jenjang, dan jenis pendidikan yang 

memfasilitasi semua anak bangsa agar dapat mengenyam 

pendidikan. Jalur pendidikan dibedakan menjadi tiga: jalur 

formal, nonformal, dan informal. Ketiga jalur ini meski 

terpisah tapi dimaksudkan agar terintegrasi dan saling 
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memperkaya melalui penyelenggaraan dengan sistem 

terbuka melalui tatap muka dan atau jarak jauh.  

Jalur pendidikan formal berjenjang mulai dari 

pendidikan dasar, yaitu jenjang Pendidikan yang menjadi 

dasar yang melandasi pendidikan menengah. Pada jenjang 

ini terdapat Sekolah Dasar (SD) dan Madrasah Ibtidaiyah 

(MI) atau bentuk lain yang sederajat. Di atasnya terdapat 

Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Madrasah 

Tsanawiyah (MTs) atau bentuk lain yang setara. 

Jenjang berikutnya adalah pendidikan menengah, yaitu 

jenjang lanjutan pendidikan dasar. Pada jenjang ini dibagi 

menjadi pendidikan menengah umum dan kejuruan. 

Organisasinya disebut Sekolah Menengah Atas (SMA), 

Madrasah Aliyah (MA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), 

dan Madrasah Aliyah Kejuruan (MAK) atau bentuk lain yang 

setara. 

Jalur di atasnya adalah pendidikan tinggi. Jalur ini 

ditempuh setelah pendidikan menengah mencakup 

program-program diploma, sarjana, magister, spesialis, dan 

doktor diselenggarakan oleh perguruan tinggi dengan sistem 

terbuka. Perguruan tinggi dapat berupa akademi, sekolah 

tinggi, institut, politeknik, dan universitas. Secara umum 

perguruan tinggi dibebani kewajiban untuk 

menyelenggarakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian 

kepada masyarakat atau dikenal dengan tri dharma 

perguruan tinggi. 

Jalur pendidikan nonformal adalah jenjang pendidikan 

yang diselenggarakan bagi masyarakat yang memerlukan 

pengganti, penambah, dan atau pelengkap Pendidikan 

formal. Jenjang ini meliputi pendidikan kecakapan hidup, 

pendidikan kepemudaan, pendidikan anak usia dini, 

pendidikan keaksaraan, pendidikan vokasi, dan lain-lain 
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yang bertujuan mengembangkan potensi peserta didik pada 

penguasaan pengetahuan dan keterampilan fungsional serta 

pengembangan sikap dan karakter professional. Sedang jalur 

pendidikan informal adalah jalur pendidikan yang 

diselenggarakan oleh komunitas masyarakat atau keluarga 

dalam bentuk kegiatan belajar mandiri. 

Sistem pendidikan seperti diterangkan di atas, apabila 

diurai ke dalam sistem persekolahan, maka terlihat 

penjenjangannya berterusan dari usia 0 tahun sampai 26 

tahun. Artinya, pada usia 26 tahun, jika seorang anak bangsa 

secara konsisten dan berkelanjutan belajar maka pada usia 

tersebut dia sudah memperoleh gelar akademik tertinggi 

pada jenjang pendidikan tinggi.  

Sistem di atas yang menjiwai penyelenggaraan 

pendidikan secara nasional sejauh ini menjangkau semua 

wilayah Republik Indonesia yang terdiri dari 34 provinsi, 

514 kabupaten/kota, 7.217 kecamatan, dan 83.344 

desa/kelurahan. Dalam jangkauan itu, dihuni oleh 

264.741.400 jiwa dengan dengan rerata pertumbuhan 1,6% 

setiap tahun. 54% di antaranya tinggal di perkotaan, dan 

selebihnya di pedesaan. Dari jumlah penduduk tersebut, 

populasi dengan usia sekolah sebanyak 54.970.100 jiwa 

pada tahun 2019. 51,2% di antaranya berada pada usia 

sekolah dasar, 24,5% pada usia sekolah menengah pertama, 

dan 24,3% pada usia sekolah menengah atas (MOEC, 2018).    

Gambaran demografis tersebut menggambarkan 

kompleksitas permasalahan pendidikan nasional. Sebaran 

penduduk yang tidak merata menjadi faktor pertama. 

Sebagai ilustrasi, DKI Jakarta yang luas wilayahnya 664,01 

Km2 dihuni oleh 10.440.900 jiwa. Sementara, Sulawesi 

Selatan yang luasnya 46.717.48 Km2 hanya dihuni sebanyak 

8.758.100 jiwa. Perbandingan lain, Jawa Barat dengan luas 
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wilayah 35.377.76 km2 dihuni oleh 48.623.500 jiwa. 

Sementara Papua Barat yang luasnya 102.955.15 Km2, hanya 

dihuni 930.700 jiwa. 

Sebaran penduduk yang tidak merata salah satunya 

memicu deviasi mencolok antara penduduk daerah 

pedalaman dengan daerah perkotaan dalam mengakses 

sekolah (Tholani, 2013). Secara umum sekolah 

terkonsentrasi di daerah perkotaan, sehingga penduduk 

pedesaan relatif mengalami kesulitan dalam mengakses 

lembaga pendidikan. 

Profil kesenjangan akses sekolah selain karena fasilitas 

yang dapat digunakan anak untuk menjangkau sekolah, juga 

terkendala kondisi iklim dan agraris wilayah. Negara dengan 

sebaran pulau ribuan ini masih sulit mengatasi 

permasalahan-permasalahan rutin seperti bencana yang 

berulang setiap tahun. Data kebencanaan di Indonesia 

menunjukkan intensitas bencana paling dominan 

dikontribusi oleh bencana klimatologis seperti banjir, tanah 

longsor, dan puting beliung (Badan Nasional 

Penanggulangan Bencana, 2018). Bencana-bencana tersebut 

selain merusak infrastruktur, juga melumpuhkan aktifitas 

sosial umum termasuk mengganggu berjalannya sistem 

pendidikan. 

Merespon tantangan agraris dan demografi 

kependudukan nasional, seharusnya SIM diimplementasi 

secara penuh dalam pembangunan pendidikan nasional. 

Selain daya jangkau potensial sistem berbasis elektronik, 

juga relatif dapat menjadi solusi atas kurangnya sumber 

daya yang mau mengabdikan dirinya di daerah terluar dan 

terpencil.  

Sebenarnya implementasi SIM di bidang pendidikan 

sejak lama telah dirintis oleh pemertintah. Hanya saja 
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kebijakan payung yang secara teknis dapat dirujuk untuk 

membangun infrastruktur pendidikan yang menjangkau 

seluruh wilayah republik belum sepenuhnya berwawasan 

teknologi. Sebagai ilustrasi, untuk pemenuhan data 

administrasi siswa saja masih sering ada perbedaan antara 

data yang dimiliki sekolah dengan data dinas yang 

membawahinya. Perbedaan data ini menunjukkan bahwa 

permasalahan pada data base pendidikan kita masih 

bermasalah. Belum lagi keluhan para tenaga kependidikan 

kita mengenai permintaan data sama berkali-kali 

menunjukkan organisasi data yang belum tertata dengan 

baik. Termasuk penggunaan anggaran untuk ATK yang 

mestinya telah minim penggunaannya karena penggunaan 

kertas cetak untuk pengelolaan data administrasi telah 

berkurang. 

Permasalahan tersebut akan terus muncul hingga 

penggunaan teknologi elektronik untuk dalam layanan 

adminstrasi diikuti dengan perubahan paradigma 

berteknologi. Adalah benar dalam menunaikan kewajiban 

administrasi, pegawai telah dan mampu memanfaatkan 

komputer dan aplikasi daring. Namun paradigma mesin 

ketik masih kuat sehingga data yang sudah terinput secara 

elektronik belum meyakinkan sehingga harus dicetak 

kembali menggunakan kertas. Perilaku ini jelas tantangan 

bagi kampanye paperless yang menjadi janji implementasi 

SIM.     

Association for Educational and Technology (AECT) 

yang menjadi wadah pengembang teknologi pendidikan 

profesional di dunia menandaskan bahwa penggunaan SIM 

di lembaga pendidikan memiliki prospek dalam menjawab 

permasalahan mendasar pendidikan (Spector et al., 2014). 

SIM dapat dimanfaatkan untuk menganalisis sumber, 
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mengimplementasi, mengevaluasi, dan mengelola masalah 

sehingga dapat ditemukan solusi pemecahan masalah yang 

sesuai dengan perspektif baru pendidikan. 

Perspektif pengelolaan pendidikan tidak bisa 

mengabaikan paradigma baru pendidikan mengingat 

perkembangan sosial masyarakat kita yang terhubung satu 

sama lainnya secara global. Globalisasi menjadi isu sentral 

yang percaya bahwa teknologi dapat mempertemukan 

kepelbagaian tanpa sekat budaya dan kepentingan politik. 

Untuk mewujudkannya, paradigma belajar baru juga harus 

dikemukakan sehingga terbentuk sebuah masyarakat dunia 

yang dapat saling menyapa di atas prinsip saling 

menghormati satu sama lain. Prinsip ini yang menjadi 

substansi dari pilar pendidikan living to live together yang 

dicanangkan oleh UNESCO. 

Substansi perubahan pembelajaran itu terletak pada 

orientasi belajar dari interaksi kompetitif ke interaksi 

kolaboratif. Jalan ke arah ini sudah mulai diimplementasi 

dimana aspek kompetisi individual peserta didik mulai 

direduksi di dalam pembelajaran. Apabila di masa lalu 

prestasi belajar anak ditentukan dengan sistem ranking, 

sekarang mulai bergeser dimana prestasi siswa ditunjukkan 

secara portofolio sehingga kemampuan individual dapat 

terpetakan berdasarkan kompetensi yang dimilikinya. 

Aplikasi teknologi sangat berperan dalam 

pembelajaran berbasis kolaborasi oleh karena kompetensi 

belajar selain kemampuan bawaan, kecepatan akses 

informasi juga berkontribusi signifikan. Dengan demikian 

adalah penting bagi lembaga pendidikan untuk merespon 

perubahan itu dengan mengimplementasi SIM tidak hanya 

untuk kebutuhan tata kelola administrasi saja, tetapi lebih 

fungsional kepada daya dukung pembelajaran. Dalam rangka 
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percepatan transfer ilmu pengetahuan, teknologi 

pembelajaran sejauh ini telah memiliki rumusan 

paradigmatik dalam kerangka penguatan kelembagaannya 

yang prinsip-prinsipnya meliputi:  

1. Pengetahuan yang terdistribusi, artinya sumber 

pengetahuan tidak lagi terpusat pada suatu ruang seperti 

kelas atau guru. Sumber pengetahuan menjadi lebih 

bervariasi yang dapat diakses oleh siapa saja. 

Perpustakaan menjadi terbuka, tidak lagi harus 

dikunjungi secara fisik tetapi cukup diklik melalui piranti 

yang terhubung secara elektronik. 

2. Berbagi sumber, prinsip ini memungkinkan setiap orang 

untuk membagi ide, pikiran, dan karyanya kepada orang 

lain dengan prosedur yang murah dan mudah. Melalui 

teknologi setiap orang memiliki kesempatan sama untuk 

menyatakan pengetahuannya serta keterampilan yang 

dimilikinya ke seluruh dunia baik untuk dikutif sebagai 

referensi atau hanya untuk dinikmati sebagai suplemen di 

waktu senggang. Dengan keleluasaan ini, setiap orang 

akhirnya akan saling hormat karena proses berbagi 

dengan sendirinya mekanisme saling menilai akan 

terbangun secara objektif. 

3. Kebijaksanaan kolektif. Keadaan untuk bias saling menilai 

secara objektif menyebabkan tumbuhnya kebijaksaan 

kolektif karena tersedia alternatif yang bisa dipilih untuk 

menjawab permasalahan partikular. Di sekolah fungsi 

guru sebagai fasilitator akan lebih efektif dan efisien oleh 

karena jaringan pembelajaran menyediakan lebih banyak 

best practices guru dari berbagai wilayah agraris dan 

kebudayaan. 

4. Sarana latihan tersedia secara eletronik. Melalui teknologi 

pembelajaran tenaga pendidik leluasa untuk berlatih 



Sistem Informasi Manajemen 

 

69 
 

dengan melihat apa yang dilakukan oleh orang lain atau 

mengikuti tips dan petunjuk teknis yang disampaikan 

seorang pelatih di internet.  

5. Audit dan akreditasi. Melalui TIK audit dan akreditasi 

dapat diperoleh dengan mudah karena untuk bergabung 

ke dalam suatu asosiasi profesi sudah dapat dilakukan 

dengan cepat dan mudah. Sejauh ini beberapa lembaga 

audit mutu yang beroperasi secara digital sehingga lebih 

terbuka untuk diakses oleh masyarakat. Dengan 

mengikuti prosedur yang ditetapkan lembaga, seseorang 

dapat memperoleh akreditasi profesi sebagaimana jika 

hal itu diikuti secara fisik. 

6. Proses transformasi budaya. Melalui SIM, peluang 

diseminasi nilai yang diharapkan dapat lebih cepat 

sampai kepada masyarakat. Terutama kepada peserta 

didik, nilai-nilai belajar akan mereka peroleh selain lebih 

cepat juga lebih komprehensif karena proses sampainya 

dapat diintegrasikan dengan berbagai sumber yang 

relevan. 

Dalam kerangka ini, lembaga pendidikan Islam 

strategis untuk mengimplementasi SIM secara kompleks 

mengingat problematika sosial yang dihadapinya relatif 

lebih kompleks dibanding lembaga pendidikan umum. 

Seperti diketahui bahwa lembaga pendidikan Islam meliputi 

lembaga-lembaga informal dan nonformal juga sekolah yang 

dikelola oleh kementerian yang membawahinya lebih 

banyak bersifat swadaya.  

Berdasarkan data statistik yang dilansir Kementerian 

Agama RI, dari total 21.529 Madrasah Ibtidaiyah, hanya 

7,7% yang berstatus dikelola oleh negara atau negeri. 

Sebanyak 13.290 buah Madrasah Tsanawiyah, hanya 10,4% 

yang bersatus negeri. Demikian pula Madrasah Aliyah yang 
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berjumlah 5.648, hanya 13% saja yang berstatus negeri. 

Angka-angka ini juga tentu berpengaruh terhadap rasio 

siswa yang dominan terdaftar di madrasah swasta. 

Kompleksitas pengelolaan madrasah yang umumnya 

didirikan atas motivasi pewarisan nilai-nilai budaya dan 

pengetahuan Islam kepada generasi muda. Motivasi yang 

besar itu tidak jarang menjadi bomerang bagi pendirian 

madrasah karena tidak didasarkan atas analisis kebutuhan 

yang memadai sehingga permasalahan juga kompleks. 

Permasalahan-permasalahan itu beragam, mulai dari sarana 

dan prasarana, tenaga pendidik yang tidak jarang 

merangkap tenaga kependidikan, problem keuangan, 

kapsitas dan kapabilitas tenaga pengajar, dan lain-lain 

hanyalah sebagian dari permasalahan-permasalahan 

pendidikan di madrasah. Tentu saja list permasalahan ini 

tidak untuk digeneralisasi karena tidak sedikit juga 

madrasah yang mampu bersaing dengan sekolah umum. 

Sebagai bentuk solusi, SIM sekali lagi mampu 

mengkoordinasi berbagai kebutuhan kelembagaan secara 

operasional. Di antara madrasah ada yang mampu 

membawa lulusannya siap bersaing secara akademik. 

Bahkan memiliki kompetensi yang dibutuhkan dalam 

masyarakat global yang menantang terutama bagi upaya 

mewujudkan masyarakat cerdas secara akademik, 

berkembang menuju knowledge society. Ciri utama 

masyarakat ini adalah persaingan bebas yang dilandasi 

prinsip bahwa sukses bersaing berelasi kesempatan belajar, 

bahwa orang yang terus mencari ilmu dan menguasai sains 

dan teknologi dengan mengandalkan akal dan pikiran yang 

dimilikinya. 

Suyanto (2013) menulis bahwa salah satu komponen 

kehidupan global adalah upaya membangun masyarakat 
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sadar akan belajar (learning society). Learning society 

adalah dimensi dasar masyarakat maju untuk mewujudkan 

masyarakat bersaing secara global. Relasi antara antar 

masyarakat dunia menuntut kita untuk untuk terus 

medorong kualitas sumber daya manusia kita semakin maju, 

yaitu dengan terus mengupayakan manusia yang unggul, 

manusia yang terus belajar, dan nilai-nilai yang sesuai bagi 

kehidupan manusia di abad ke 21. 

Peluang pendidikan Islam untuk berkontribusi dalam 

kemajuan masyarakat itu seharusnya ditangkap dan 

dimanfaatkan para penggiat dan pemerhati pendidikan 

Islam. Gambaran peluang itu dapat dideskripsikan, antara 

lain: 

1. Peningkatan fungsi dan peranan pendidikan Islam di 

dalam masyarakat perlu terus didorong sehingga tidak 

menjadi second class. Lulusannyapun dapat 

diterima pada suatu jenjang atau kemampuan kerja 

tertentu.  

2. Transformasi nilai-nilai keagamaan perlu terus 

diintensifkan sehingga dapat diterima dalam sistem 

belajar global. 

3. Pengembangan kelembagaan pendidikan Islam yang 

meliputi tiga sasaran utama: bidang garapan, kualitas 

proses, dan output pendidikan.  

4. Jaringan kerjasama yang luas. Pengelola madrasah 

harus mau mebuka diri untuk berkolaborasi baik 

dalam pengelolaan maupun lembaga maupun 

kerjasama dalam peningkatan mutu proses 

pembelajaran. 

Tidak dapat disangkal bahwa dunia pendidikan 

berkembang mengikuti laju perkembangan teknologi 

informasi sehingga diperlukan peningkatan mutu dan 
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mekanisme layanan dalam berbagai unit pendidikan 

termasuk pembelajaran yang menjadi unit mikro 

pendidikan. Merujuk kepada berbagai permasalahan yang 

dihadapi lembaga pendidikan agama, berikut arti penting 

sistem informasi manajemen pendidikan bagi madrasah, 

yaitu: 

a. Teknologi informasi dan komunikasi dapat dimanfaatkan 

untuk menyelenggarakan proses belajar mengajar jarak 

jauh, mengawasi anak belajar secara online, mengecek 

keuangan secara digital, menjadwal pelajaran secara lebih 

bebas karena relatif lebih fleksibel dari sisi penggunaan 

waktu, mengirimkan berkas tugas, yang sangat cocok 

untuk pembelajaran berasrama seperti pesantren. 

Mekanisme tersebut dapat diselenggarakan secara real 

time maupun selainnya. Proses administrasi juga dapat 

diselenggarakan secara virtual sehingga tidak menyita 

waktu dan proses yang panjang. Dengan demikian, 

penggunaan aplikasi akan mampu mendorong efisiensi 

karena beberapa hal-hal seperti: 

1) Penyebaran informasi dapat berlangsung lebih luas, 

seragam dan cepat;  

2) Dapat digunakan untuk membantu, melengkapi, 

bahkan mengganti tugas guru apabila dibutuhkan;  

3) Menopang efisiensi kegiatan belajar karena dapat 

mengajak partisipasi masyarakat di dalamnya dalam 

skala yang lebih luas;  

4) Menambah variasi sumber dan kesempatan untuk 

belajar; 

5) Menambah daya tarik sehingga anak lebih termotivasi 

untuk belajar dan dapat menekan unit pembiayaan 

pendidikan. 
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b. Daniel Bell (Duff, 2015) memandang kecenderungan 

integrasi ekonomi secara global menyebabkan terjadinya 

persaingan bebas dalam dunia pendidikan. Analisis Bell 

bahwa dunia pendidikan adalah bagian dari sektor 

perdagangan jasa sehingga pengelolaan pendidikan tidak 

dapat dilepaskan dari hukum logika bisnis. Akibatnya, 

pendidikan modern dikonseptualisasi pada basis sistem 

dan infra-struktur bisnis lain seperti total quality 

management (TQM), interpreneur university, dan Badan 

Hukum Pendidikan (BHP). Fenomena itu muncul sebagai 

respon terhadap pendidikan sebagai komoditi dagang.  

Pendidikan baru mendorong guru atau dosen untuk 

senantiasa melaksanakan tugas secara professional. 

Profesional berarti berdedikasi dan berkomitmen tinggi 

terhadap mutu pendidikan, serta berinovasi dalam 

melaksanakan tugas profesionalitasnya itu. Undang-undang 

No 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen Pasal 1 

menegaskan:  

1. Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama 

mengajar, mendidik, membimbing, mengarahkan, 

melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada 

pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, 

pendidikan dasar dan pendidikan menengah. 

2. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuan dengan 

tugas utama mentransformasikan, mengembangkan dan 

menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni 

melalui pendidikan penelitian dan pengabdian pada 

masyarakat. 

Dalam upaya peningkatan mutu pendidikan serta 

kompetensi professional, guru dan dosen harus memiliki 

kompetensi menggunakan dan menafaatkan teknologi. Jika 

peserta didik dituntut untuk bisa mengakses sumber-
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sumber beragam, maka tuntutan sama berlaku kepada guru 

dan dosen.  

Teknologi komunikasi dan informasi, seperti internet 

dan TV satelit, celular phones dan semacamnya, sudah 

menjadi barang biasa. Teknologi informasi yang canggih 

lebih memudahkan orang untuk mengakses dan 

memperoleh informasi dalam bidang-bidang yang 

dibutuhkan. Demikian pula, untuk saling terhubung 

dimudahkan melalui aplikasi surat elektronik, www, chart, 

video conference, dan semacamnya.   

Meskipun demikian, bukan berarti bahwa penggunaan 

SIM di dunia pendidikan serta merta menyelesaikan 

masalah. Tantangan lain tentu muncul karena perubahan 

peralatan berimplimasi terhadap perubahan mendasar dari 

kebiasaan berlembaga. Di antara tantangan, antara lain: 

1. Tantangan untuk mengadaptasi strategi pembelajaran 

baru. Strategi ini meliputi penyesuaian konseptual, 

penyediaan prasyarat, materi pelajaran, kompetensi 

sumber daya, dan lain-lain. Strategi ini wajib dirumuskan 

dengan sebenar-benarnya karena menjadi road model 

dari bentuk SIM yang dibangun. 

2. Mengantisipasi tantangan globalisasi. Tantangan ini 

berkaitan dengan kemampuan organisasi pendidikan 

untuk memahami arah dan orientasi pendidikan di era 

global. Ruang lingkup peserta belajar dapat berubah 

menjadi lebih fleksibel serta terbuka bagi warga dunia. 

3. Tantangan juga datang dari arsitektur informasi dimana 

lembaga pendidikan harus memutuskan rumusan 

arsitektur informasi yang dapat diakses serta aman 

gangguan dan ancaman manapun. 
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4. Tantangan investasi. Lembaga pendidikan harus paham 

betul bahwa implementasi SIM adalah sebuah investasi 

sehingga permasalahannya kompleks dan membutuhkan 

perhatian yang serius. 

5. Tantangan untuk merespon dan mengontrol pengakses. 

Sistem yang dibangun oleh lembaga pendidikan selain 

harus friendly terhadap pengunjung juga harus restricted 

pada pengunjung tertentu sehingga kemampuan respon 

dan kontrol pengakses penting untuk dilatihkan kepada 

segenap sumber daya. 

6. Tantangan operasional. Tantangan ini serius karena 

lembaga diperhadapkan kepada perubahan sistem 

operasional yang relatif intens dan periodik. Kemampuan 

lembaga untuk beradaptasi dengan segenap perubahan 

itu tentu menyita selain tenaga, juga mungkin budget. 

7. Tantangan menghadirkan lingkungan dan suasana 

sekolah yang ramah terhadap teknologi. Tantangan ini 

juga rumit karena berhubungan dengan banyak pihak, 

yaitu stakeholder lembaga pendidikan yang menjangkau 

seluruh lapisan masyarakat. 
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PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI 

MANAJEMEN 

 

erap kali atau bahkan sering terjadi sebuah inovasi 

gagal karena kesalahan dalam mengambil keputusan 

adopsi. Banyak faktor yang mempengaruhinya, baik 

teknis maupun nonteknis. Kerap dijumpai ada sistem yang 

bagus namun tidak mendukung budaya kerja suatu institusi 

sehingga sistem tidak berjalan efektif sesuai yang 

diharapkan.  

Sebagai upaya menekan resiko kegagalan, dibutuhkan 

upaya pengembangan sistem yang dirancang dengan basis 

studi kebutuhan yang tepat. Istilah pengembangan sistem 

berasosiasi terhadap suatu upaya untuk mengimplementasi 

K 
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rancangan ke dalam suatu bentuk sistem yang dipilih baik 

umtuk tujuan mengganti atau memperbaiki sistem yang 

telah ada. 

Keputusan untuk mengganti atau memperbaiki sistem 

yang ada didorong oleh tiga hal mendasar: (1) sistem yang 

ada tidak lagi mendukung pemenuhan kebutuhan informasi 

terkini; (2) adanya perkembangan baru yang membutuhkan 

penyesuaian sistem; dan (3) adanya instruksi untuk 

perubahan atau perbaikan sistem. 

Untuk memenuhi kecukupan desain dan 

pengembangan sistem, upaya tersebut seharusnya 

mempertimbangkan pengorganisasian suatu tim yang terdiri 

dari personil yang memiliki komptensi pada bidangnya 

masing-masing yang relevan dengan pengembangan. 

Idelanya, di dalam tim terdapat enam personil yang satu 

sama lain bekerja pada bidangnya dan mensupport bidang 

lain secara terkoordinasi. Umumnya personil itu terdiri dari 

analis dan programer sistem. 

Analis sistem adalah indiovidu atau kelompok 

profesional yang mempelajari kebutuhan dan permasalahan 

sistem. Seorang analis sistem biasanya adalah yang 

bertanggung jawab atas penelitian, perencanaan, 

pengkoordinasian, dan sekaligus merekomendasi pilihan 

suatu sistem untuk digunakan oleh suatu organisasi. 

Perannya dalam keputusan itu membuat posisi analis dalam 

pengembangan sistem sangat vital. Vitalitas itu disebabkan 

oleh ketepatan dan kesesuaian sistem bagi suatu lembaga 

sangat bergantung pada bentuk sistem yang 

direkomendasikan olehnya. 

Selain itu, seorang analis akan bertindak sebagai 

penghubung untuk mengemukakan antarmuka (interface) 

yang diinginkan pengguna dengan programmer. Artinya, 
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adalah tanggungjawab analis untuk memastikan keinginan 

pengguna atas suatu perangkat dapat dikembangkan sesuai 

jalurnya. Dengan demikian analis adalah pihak yang 

berinteraksi langsung dengan calon pengguna dan dengan 

programer sehingga proses pengembangan sistem sesuai 

dengan rancangan. Programer sistem sendiri adalah 

individu atau kelompok profesional yang menulis, menguji, 

memperbaiki, dan atau memelihara sistem komputer 

dengan menggunakan kode pemrograman. Seorang 

programer singkatnya adalah orang yang merancang 

instruksi analis ke dalam suatu program sehingga dapat 

dioperasikan sebagaimana mestinya.       

A. Aspek-Aspek Pengembangan Sistem 

Sebelum melakukan pengembangan sistem, sangat 

penting untuk menaruh perhatian terhadap lima aspek, 

yaitu: produktifitas, reliabilitas, maintabilitas, integritas, dan 

usabilitas (Whitten et al., 2015).  

Produktifitas berkaitan dengan kemampuan sistem 

untuk memenuhi kebutuhan layanan informasi pengguna. 

Agar hal itu terwujud, dalam pengembang sistem harus 

benar-benar dapat memahami budaya kerja dan 

kemampuan pemakai sehingga sistem yang dihasilkan juga 

benar-benar produktif menghasilkan apa yang dibutuhkan 

lembaga. Sejauh ini permintaan pelanggan akan spesifikasi 

sistem yang lebih cepat dan handal menjadi menjadi 

tuntutan umum organisasi sehingga kejelian dan ketelitian 

analis dan programer sangat berperan dalam menyiapkan 

perangkat lunak yang dapat menghasilkan informasi sebesar 

yang dibutuhkan.  

Aspek kedua yang perlu diperhatikan adalah 

reliabilitas. Aspek ini berkaitan dengan keampuhan sistem 

dalam memproduksi informasi. Untuk mewujudkan hal ini, 
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dibutuhkan keseimbangan antara perangkat lunak dengan 

program komputer yang saling mensupport. Komponen 

perangkat lunak merupakan katalisator dari sistem perintah 

yang dipergunakan untuk memproses informasi, dapat 

berupa program ataupun prosedur kerja. Program berupa 

sekumpulan instruksi atau perintah yang dipahami oleh 

komputer sehingga komputer dapat bekerja, sedang 

prosedur kerja adalah perintah yang harus dipahami 

pengguna agar informasi dapat diproses secara efektif 

(Sommerville, 2016). 

Aspek maintabilitas juga tidak kalah pentingnya. Aspek 

ini berkaitan dengan rancangan awal yang sudah dapat 

mendeskripsi komponen-komponen mana saja yang 

memerlukan perawatan khusus. Perawatan komputer 

mencakup perawatan perangkat keras dan perangkat lunak. 

Perawatan perangkat keras meliputi perawatan komputer 

dan berbagai komponen pendukungnya. Sedang perawatan 

perangkat lunak meliputi perawatan program dan data. 

Perawatan yang baik akan membantu menjaga usia pakai 

komputer menjadi lebih panjang serta menghindari 

kerusakan (errors) yang bisa saja muncul sewaktu-waktu 

selama pemakaian.  

Integritas adalah aspek yang diindikasi oleh 

keampuhan sistem dalam menahan malware atau 

semacamnya yang laten menjadi ancaman bagi keamanan 

sistem. Keampuhan sistem berkaitan dengan keamanan 

informasi dalam mendeteksi atau mencegah penipuan 

(cheating) informasi. Perhatian terhadap aspek ini meliputi 

desain kebijakan, prosedur, dan pengukuran teknis untuk 

mencegah akses yang tidak valid, upaya merubah program, 

mencuri, atau merusak informasi yang terdapat di dalam 

suatu sistem informasi.   
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Aspek terakhir adalah usabilitas, atau dapat digunakan. 

Aspek ini membutuhkan kemampuan teknis untuk 

merancang sistem sehingga dapat dioperasikan dengan baik. 

Arti dapat dioperasikan dengan baik berkaitan dengan 

keadaan sistem yang dapat menghasilakn output berkinerja 

tinggi, terjangkau, dan tepat waktu.  

B. Prinsip-Prinsip Pengembangan Sistem Informasi 

Manajemen 

Dalam mengembangkan sistem informasi manajemen, 

terdapat beberapa prinsip yang secara mendasar 

dipertimbangkan sebelum melakukan pengembangan. 

Prinsip-prinsip itu selain mengorientasi rancang bangun 

sistem, juga sekaligus menjadi penciri sistem informasi 

manajemen itu sendiri. Prinsip-prinsip tersebut meliputi: 

1. Mengembangkan sistem didahului dengan manajemen 

kebutuhan. 

2. Pengembangan sistem merupakan investasi berjangka 

yang membutuhkan modal yang tidak kecil. 

3. Pelibatan orang yang terdidik dan terlatih dalam 

pengembangan dan pengelolaan. 

4. Proses pengembangan sistem mengikuti suatu tahapan 

kerja dan berisi uraian tugas yang disetting pada saat 

proses pengembangan sistem. 

5. Proses pengembangan sistem tidak harus mengikuti 

sistimatika tahapan kerja. 

6. Proses pengembangan sistem beresiko terhadap 

efektifitas dan efisiensi kerja di kemudian hari, 

sehingga tidak perlu mengkhawatirkan pembatalan 

proyek pengembangannya jika diperlukan. 

7. Rekaman yang mendokumentasi proses persiapannya 

harus ada untuk dijadikan rujukan pengembangan 

sistem. 
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Prinsip pertama pengembangan sistem informasi 

manajemen adalah untuk pemenuhan kebutuhan 

manajemen (management requirements). Kebutuhan 

manajemen juga lazim disebut rekayasa kebutuhan adalah 

tahap paling awal dalam membangun sebuah sistem. Tujuan 

utamanya adalah melakukan analisis secara mendalam dan 

komprehensif mengenai apa yang dibutuhkan oleh sistem 

agar setelah diproses untuk dikembangkan, perubahan 

karena munculnya kebutuhan baru dapat dielisitasi sehingga 

kalupun diharuskan merubah maka perubahan dilakukan 

hanya pada bagian tertentu saja yang tidak membutuhkan 

biaya yang tinggi (“Quality Management Sistems – 

Requirements,” 2011). 

Patut dicatat bahwa perubahan kebutuhan yang 

muncul dalam proses pengembangan adalah ancaman paling 

serius oleh karena berpotensi besar menggagalkan sistem. 

Ketidak tepatan analisis kebutuhan memiliki konsekuensi 

terhadap inefisiensi baik waktu maupun biaya karena akan 

dilakukan perbaikan sebagian dan atau bahkan penggantian 

sistem secara total. 

Analisis kebutuhan secara mendalam mengawali 

pengembangan sistem adalah jalan terbaik untuk 

menghasilkan sistem yang baik. Hal tersebut penting 

mengingat pengembangan sistem adalah suatu bentuk 

investasi yang membutuhkan modal besar. Untuk menekan 

angka kerugian, setelah semua kebutuhan sistem telah 

dikumpulkan, maka penting untuk sekali lagi untuk 

menginvestigasi semua alternatif yang ada. Hal tersebut 

dimaksud agar ada jaminan bahwa investasi yang telah 

ditanam harus bernilai menurut tujuannya. 
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C. Tahap-tahap Perkembangan Sistem Informasi  

Pengembangan SIM berlangsung dalam beberapa 

tahapan, di mana setiap tahapan menghasilkan suatu bentuk 

yang lebih detil dari tahapan sebelumnya. Paling awal dari 

tahapan pengembangan sistem adalah dengan 

menggambarkan kebutuhan pengguna. Deskripsi kebutuhan 

pengguna lalu dituangkan ke dalam suatu rencana strategi 

pengembangan baik bersifat umum atau jangka pendek, 

jangka menengah, maupun jangka panjang.  

Masukan atau input utama rencana strategik meliputi:  

1. Produktivitas, yaitu kuantifikasi output yang akan 

dihasilkan sistem untuk dijadikan dasar dalam 

menekan biaya yang tidak diperlukan. Ukuran 

produktivitas biasanya mengunakan ratio; 

2. Diferensiasi, yaitu kemampuan lembaga untuk 

menawarkan produk atau layanannya kepada 

pelanggan secara berbeda dengan lembaga lain yang 

menjadi pesaingnya yang diperoleh melalui deskripsi 

kualitas, kecepatan layanan, dan sebagainya. 

3. Manajemen, yaitu gambaran kualitas sistem dapat 

menyiapkan informasi bagi para manajer untuk 

digunakan dalam membuat perencanaan, 

pengendalian, dan pengambilan keputusan. 

Mengawali perencaan sistem, terlebih dahulu sistem 

yang diinginkan memenuhi analisis kelayakan dan 

mendukung faktor strategik yang telah dirumuskan 

sebelumnya. Kelayakan sistem dapat dinilai melalui lima 

faktor, yaitu:  

1. Teknis, yaitu kelayakan teknologi yang akan digunakan 

dalam pengembangan;  
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2. Ekonomis, yaitu kecukupan dana tersedia untuk 

mendukung pembiayaan sistem; 

3. Legalitas, yaitu menilai potensi konflik yang mungkin 

timbul antara sistem yang akan dikembangkan dengan 

kemampuan organisasi untuk menunaikan 

kewajibannya;  

4. Operasional, yaitu menilai kecakapan dan 

keterampilan personalia yang dimiliki organisasi untuk 

mengoperasikan sistem yang akan dikembangkan; dan 

5. Jadwal, yaitu penilaian atas jangka waktu berlakunya 

sistem dalam suatu kerangka jadwal yang logis.     

Berangkat dari rencana strategis sistem, pengembang 

mulai bekerja dengan tahapan-tahapan yang secara umum 

diawali dengan kegiatan perencanaan, analisis, perancangan, 

implementasi, dan pasca implementasi. Gambaran lengkap 

tentang tahapan-tahapan ini dapat dilihat melalui beberapa 

model pengembangan SIM sebagai berikut: 

1) Model Sistem Development Life Cycle 

Model pengembangan Sistem Development Life Cycle 

(SDLC) disebut-sebut sebagai metode paling awal yang 

digunakan dalam pengembanagn SIM sehingga 

dikategorikan ke dalam metode tradisional. Tahapan 

pengembangan SDLC melalui prosedur, sebagai berikut: 

1. Melakukan survei dan menilai kelayakan sistem yang 

akan dikembangkan; 

2. Menganalisis sistem informasi yang digunakan yang 

sedang berjalan atau digunakan sebelumnya; 

3. Menilai permintaan (request) calon pemakai sistem; 

4. Menentukan alternatif pemecahan masalah yang paling 

tepat sesuai permintaan calon pemakai; 

5. Menentukan perangkat yang akan digunakan baik 

hardware maupun software; 
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6. Melakukan perancangan sistem informasi baru; 

7. Menyampaikan penggunaan sistem kepada pengguna; 

dan 

8. Melakukan pemeliharaan (maintenance) baik dalam 

rangka merawat, memperbaiki, atau meningkatkan 

kemampuan sistem. 

Gambaran tahapan-tahapan pengembangan SDLC di 

atas dapat dilihat melalui gambar berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

2) Model Pengembangan Waterfall 

Model pengembangan waterfall dikenal pula dengan 

sebutan model sequential linier karena prosesnya 

berurutan. Model pengembangan sistem dianggap sangat 

cocok digunakan untuk mengembangkan software yang 

spesifikasinya tetap dan tidak berubah-ubah.  

Tahap pengembangannya bersifat sequential atau 

berurut melalui kegiatan-kegiatan analisis, desain, 

implementasi, verifikasi dan pemeliharaan. 

Tahap analisis adalah tahap dimana semua 

persyaratan dipelajari, fungsi-fungsi perangkat diklasifikasi 

dan disusun sehingga elemen dan unit fungsionalnya dapat 

dikelompokkan secara terpisah. Tahap ini bertujuan untuk 

menguji kelayakan dan kepentingan setiap elemen sehingga 
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Design 
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menghasilkan spesifikasi elemen sistem yang akan 

dikembangkan. Tahap analisis hasilnya berupa skema dan 

petunjuk yang mengatur alur kerja dan fungsi sistem.  

Berikutnya adalah tahap desain yang secara teknis 

merupakan bentuk implementasi tahap analisis yang 

dilakukan sebelumnya. Tahap ini berusaha merancang 

model sistem dengan merancang struktur data, konstruksi 

software, tampilan display atau interface, serta algoritma 

program. Tujuannya adalah untuk menghasilkan deskripsi 

atau arsitektur program yang akan dikembangkan. 

Tahap implementasi adalah tahap mengerjakan desain 

program ke dalam suatu produk berupa program atau 

software. Dalam prosesnya, model sistem yang telah 

didesain tersebut diterjemahkan ke dalam bahasa atau kode 

yang dapat dibaca oleh mesin. Proses ini yang disebut coding 

yang berupa bahasa pemrograman yang disusun dengan 

persyaratan logis dan pseudocode tertentu. Bahasa 

pemrograman berbeda-beda yang dapat berupa simbol, 

angka, dan huruf. Bahasa program sebagaimana bahasa pada 

umumnya, juga memiliki gramatika yang harus diikuti. Jika 

salah secara gramatikal, maka program yang dibuat pasti 

tidak dapat bekerja karena mesin tidak memahami 

bahasanya. Gramatika bahasa program ini disebut syntax. 

Tahap berikutnya adalah verifikasi, yaitu tahap untuk 

memperoleh masukan berupa permasalahan yang mungkin 

timbul dari sisi pemakai. Tujuannya adalah untuk 

menemukan kesalahan-kesalahan yang dapat saja terjadi 

sehingga bisa dilakukan perbaikan seperlunya. 

Paling akhir adalah tahap perawatan. Tahap ini 

dilakukan sebagai upaya untuk menjaga dan memelihara 

sistem agar tetap berkinerja tinggi sehingga tetap dapat 

mensupport produktifitas organisasi.   
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Lebih jelasnya, tahapan-tahapan pengembangan model 

waterfall dapat dilihat melalui gamabr berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prosedur pengembangan sistem dengan model 

waterfall bersifat hirarkis, berurutan menurut urut-

urutannya dimana antara satu tahap memverifikasi tahap 

sebelumnya. Meskipun demikian, urut-urutan tersebut 

tidaklah benar-benar dilakukan dimulai dari atas ke bawah, 

akan tetapi sepenuhnya disesuaikan dengan prototipe 

sistem yang dikembangkan.  

Sekuensi yang relative fleksibel di atas membuat model 

waterfall memiliki beberapa bentuk. Misalnya model yang 

disusun oleh Royce (Hughey, 2017), sistimatikanya 

berturut-turut, yaitu: (1) Analisis persyaratan sistem; (2) 

Analisis model sistem; (3) Desain; (4) Koding; (5) Testing; 

dan (6) Pengoperasian.   

Model penahapan pengembangan yang lain 

dikemukakan oleh Pressman (2009). Sistimatikanya, yaitu : 
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(1) Komunikasi, berupa inisisiasi proyek dan pengumpulan 

persyaratan; (2) Perencanaan, berupa stimasi waktu, 

penjadwalan, perkiraan lama pengerjaan; (3) Modeling 

berisi analisis dan desain; (4) Konstruksi, yaitu koding dan 

tes; dan (5) Penyebaran. 

3) Model Prototyping 

Model pengembangan SIM prototyping atau prototipe 

adalah model pengembangan yang prosesnya terstruktur 

dan bertahap, diawali dengan menghasilkan prototipe atau 

model awal sistem sebagai perantara bagi pengembang 

sistem dengan pengguna untuk pengembangan sistem yang 

siap pakai. 

Tujuan dari model pengembangan prototipe meliputi; 

yaitu: (1) Untuk menghasilkan sistem sesungguhnya melalui 

replika sistem yang digunakan sebagai media untuk 

memperoleh masukan dari pengguna bagi kesempurnaan 

sistem; (2) Mengikutsertakan pengguna di dalam proses 

pengembangan sehingga keterbatasan dan kekurangan 

sistem alam mendukung kebutuhan pengguna relatif dapat 

ditekan seminim mungkin (Purnomo, 2017). 

Untuk tujuan tersebut, terdapat empat metode utama 

yang digunakan di dalam pengembangan, yaitu: (1) 

Ilustratif, yaitu cara yang digunakan untuk mendapatkan 

contoh tampilan sistem pada layer; (2) Simulasi, yaitu 

mensimulasi alur kerja sistem dengan menggunakan data 

yang tidak nyata (unreal); (3) Fungsional, yaitu mensimulasi 

alaur kerja sistem dengan menggunakan data nyata; dan (4) 

Evolusi, yaitu menghasilkan model operasional sistem 

(Purnomo, 2017).  

Proses pengembangan SIM dengan model ini 

mengikuti tujuh tahapan, yaitu:  
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1. Pengumpulan kebutuhan, adalah tahap paling awal 

dimana pengembang dan pengguna berinteraksi 

mendefiniskan format sistem yang akan dikembangkan 

serta mengidentifikasi kebutuhannya. 

2. Membangun prototipe, yaitu proses merancang 

prototipe awal sistem untuk disajikan kepada 

pelanggan. 

3. Evaluasi prototipe, yaitu proses memperoleh masukan 

pelanggan terkait apakah protipe sistem telah 

memenuhi atau belum kebutuhannya. Hasil evaluasi 

akan dijadikan dasar untuk melanjutkan atau memulai 

pengembangan dari awal kembali. 

4. Mengkodekan sistem, yaitu tahap tindak lanjut hasil 

evaluasi prototipe jika menurut pelanggan telah sesuai 

atau telah memenuhi keinginannya. Proses 

pengkodean sistem berupa proses pemrograman 

dengan menerjemahkan rancangan ke dalam bahasa 

program sehingga sistemnya dapat dioperasikan. 

5. Menguji sistem, adalah proses menguji sistem yang 

sudah selesai dibangun. Tujuan pengujian ini untuk 

memastikan setiap unit berfungsi baik dan normal 

sehingga mendukung kinerja sistem berjalan seperti 

yang diharapkan. 

6. Evaluasi Sistem, yaitu mengevaluasi keseluruhan 

sistem apakah benar-benar telah sesuai. Apabila hasil 

evaluasinya menunjukkan ada ketidak sesuaian, maka 

pengembangan akan kembali ke langkah pengkodean 

atau langkah ke-4 dan dievaluasi kembali. Namun jika 

hasilnya menunjukkan sistem telah sesuai, maka 

dilanjutkan ke pase berikutnya.  

7. Penggunaan sistem, yaitu sistem diserahterimakan 

untuk digunakan oleh pengguna. 
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Selengkapnya, model pengembangan prototipe alur kerjanya 

dapat dilihat melalui gambar sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

d) Model Rapid Application Development 

Model rapid application development atau disingkat 

RAD menggabungkan metode prototipe dengan metode dan 

teknik pengembangan lainnya secara terstruktur. Model ini 

menekankan pada pengembangan dengan cara siklik 

berjangka, yaitu jangka pendek, singkat, dan menengah 

dengan teknik inkremental atau bertingkat seperti dapat 

ditemui pada model pengembangan prototipe dan teknik 

terstruktur lainnya.    

Model pengembangan RAD juga melibatkan calon 

pengguna di dalam menentukan kebutuhan sistem, dimana 

antara pengguna dengan pengembang duduk Bersama 

menentukan kebutuhannya. Dengan demikian, proses 

pengembangan dengan model ini memungkinkan 

melakukan pengembangan dengan pendekatan konstruksi 
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berbasis komponen sistem sehingga prosesnya relatif lebih 

cepat dibandingkan dengan model waterfall (Pressman, 

2009). 

Menurut Kendall (2010), pengembangan dengan 

model RAD garis besarnya dilakukan melalui tiga tahapan, 

yaiut: (1) Perencanaan; (2) Perancangan; dan (3) 

Implementasi.  

Pada tahap perencanaan, pengguna dan pengembang 

bertemu untuk mengidentifikasi tujuan dan orientasi sistem 

yang akan dikembangkan. Umumnya, tujuan dan orientasi 

sistem bersesuaian dengan tujuan dan orientasi organisasi 

yang akan menggunakan sistem tersebut nantinya. Pada 

prinsipnya, fase ini berisi suatu hasil analisis untuk 

mengurai atau mencari solusi pemecahan masalah 

pengolahan informasi yang dihadapi oleh suatu institusi. 

Hasil perencaan kemudian dibawa ke tahap 

perancangan atau desain. Desain RAD dilakukan dalam 

bentuk workshop yang terutama dihadiri oleh pihak analis 

dan pihak programer. Mereka bekerja untuk menghasilkan 

desain visual dan pola kerja yang akan ditunjukkan kepada 

pengguna. Karena sifatnya prosedurnya seperti ini, tahap 

desain disebut juga workshop desain RAD. 

Selama proses workshop berlangsung, pengguna akan 

terus memberi masukan atas prototipe yang dihasilkan dan 

analis akan terus merevisi atau memperbaiki modulasi 

rancangannya berdasarkan masukan pengguna. Proses ini 

terus dilakukan hingga menghasilkan desain yang relevan 

dengan tujuannya (Sommerville, 2016). 

Desain yang direfresentasi secara visual tersebut 

kemudian dikembangkan ke tahap implementasi. Pada tahap 

implementasi, analis Bersama dengan calon pengguna, 
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secara intens akan bekerja merancang dan menyesuaikan 

sistem dengan core business organisasi termasuk aspek non-

teknis yang mungkin mengganggu jalannya sistem. Setelah 

aspek-aspek tersebut disetujui, kemudian dikembangkan 

dalam bangunan sistem yang siap untuk dioperasionalkan 

oleh lembaga pemesan (Kendall & Kendall, 1985).    

Selengkapnya, model pengembangan RAD, alur 

kerjanya dapat dilihat melalui gambar sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

e) Model Spiral 

Model spiral adalah model pengembangan sistem yang 

menggabungkan antara model prototipe dengan model 

waterfall. Model yang digagas pertama kali oleh Barry 

Boehm ini umumnya digunakan untuk mengembangkan 

sistem pada proyek yang besar dan kompleks. Mengingat 

kompleksitas pengembangannya, model ini sangat 

memperhatikan aspek resiko (project risk) yang bertujuan 

agar dapat menghasilkan model proses yang tepat dengan 

resiko yang sangat kecil. 

Pengembangan dengan model spiral berfungsi untuk 

melakukan rekonstruksi sistem dari sisi perubahan, 
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penambahan, dan pengembangan perangkat. Rekonstruksi 

tersebut dilakukan dengan memaksimalkan kecepatan dan 

ketepatan seperti yang diinginkan dan dibutuhkan oleh 

calon pengguna. 

Secara operasional, model spiral dikembangkan 

melalui tahapan-tahapan, sebagai berikut: 

1. Tahap Liason, adalah tahap komunikasi antara 

pengembang dengan pengguna atau pelanggan. 

Komunikasi ini bertujuan untuk mengidentifikasi 

kebutuhan akan sistem informasi dan keinginan yang 

memuaskan pelanggan. 

2. Tahap perencanaan, dirancang berdasarkan 

identifikasi kebutuhan proyek. Pada tahap ini 

dilakukan estimasi pembiayaan yang dibutuhkan, 

durasi waktu yang diperlukan, penjadwalan 

pengembangan, identifikasi lingkungan kerja, dan 

sumber-sumber informasi yang diperlukan untuk 

melakukan perulangan atau iterasi. Hasil perencanaan 

ini dituangkan dalam suatu dokumen yang secara 

spesifik mengurai kebutuhan sistem dan core business 

di dalamnya. 

3. Tahap analisis resiko, dilakukan dengan melihat 

kembali dokumen perencanaan. Setiap unit dianalisis 

dengan mempelajari potential risks yang akan terjadi 

sambal mencari alternatif untuk menekan resiko 

tersebut. Strategi mitigasi sangat dibutuhkan dalam 

tahap ini sehingga setiap alternatif dapat direncanakan 

dan diselesaikan secara proporsional.  

4. Tahap rekayasa, disebut juga dengan tahap 

engineering adalah tahap yang berisi kegiatan 

membangun sistem. Kegiatannya berupa menguji, 

melakukan koding dan mengembangkan software. 
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Software yang sudah jadi diinstalasi ke dalam 

perangkat sehingga dapat dipresentasi menjadi 

prototipe awal. Berikutnya melakukan desain 

dokumen serta melakukan uji software. Hasil uji 

software dimuat dalam catatan pengujian yang 

kekurangannya ditindaklanjuti dengan perbaikan. 

5. Tahap evaluasi, dimana pengguna terlibat dalam 

menggunakan prototipe yang disampaikan 

pengembang. Pengguna memberi masukan dan 

tanggapan termasuk mengevaluasi kinerja sistem 

terutama kesesuaiannya dengan kebutuhan lembaga. 

Hasilnya, jika terdapat kekurangan dilakukan 

perbaikan hingga mencapai kepuasan pelanggan. 

Selengkapnya, model pengembangan spiral, alur 

kerjanya dapat dilihat melalui gambar sebagai berikut: 
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BAB VI 
 

 

 

 

PENGENDALIAN SISTEM INFORMASI 

 

engendalian sistem informasi adalah pengelolaan 

melalui pemanfaatan metode dan alat untuk 

memastikan ketepatan, keabsahan, dan kepatutan 

sebuah sistem informasi dapat berfungsi sebagaimana 

mestinya.  

Sejauh ini, korporasi secara umum memiliki suatu 

bagian khusus yang bertanggung jawab untuk 

mempersiapkan atau mengkoordinasi layanan informasi 

berbasis komputer bagi organisisasi. Layanan itu memiliki 

tiga fungsi: (1) Pengembangan dan perawatan sistem 

informasi bagi organisasi; (2) Memfasilitasi berlangsungnya 

P 
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proses alih dan adaptasi perangkat baik lunak maupun 

keras; dan (3) Lebih berfungsi melakukan koordinasi 

berbagai kebutuhan layanan dari pada menyiapkannya. 

Setiap organisasi mengelola fungsi sistem 

informasinya dengan cara yang berbeda-beda yang mewakili 

core business dan struktur serta strategi bisnis yang dipilih 

masing-masing Lembaga. Selain itu, sejarah organisasi turut 

berkontribusi. Telah banyak disinggung sebelumnya bahwa 

teknologi informasi pada dasarnya menggabungkan tiga 

komponen: perangkat keras, perangkat lunak, dan faktor 

manusia. Ancaman kerusakan teknologi pada dasarnya 

dapat ditelusuri melalui setiap aspek pada setiap komponen 

itu mengingat masing-masingnya mewakili suatu himpunan 

yang kompleks. 

Kompleksitas cakupan setiap komponen juga menjadi 

alasan mendasar mengapa teknologi tidak ada yang benar-

benar sempurna, karena selain level peradaban manusia 

menaik setiap tahun, juga setiap komponen perangkat harus 

ditingkatkan kapasistasnya mengikuti perubahan 

kebutuhan. Dalam konteks itulah, pengendalian dirancang 

untuk tujuan memantau dan mempertahankan mutu serta 

keamanan semua aspek, baik masukan (input), pemrosesan 

(processing), keluaran (output), dan aktifitas penyimpanan 

(storage) suatu sistem informasi. 

Faktanya, interelasi antara satu komponen dengan 

komponen lain tidaklah pernah benar-benar dapat dipahami 

secara komprehensif mengingat setiap komponen bukanlah 

bagian dari yang lain. Untuk memudahkan pemahaman, 

ambil contoh perangkat keras dan perangkat lunak 

membutuhkan tim yang berbeda dalam memproduksinya. 

Keadaan yang membuat seorang programer tidak memiliki 

kemungkinan untuk benar-benar mampu menyelami prinsip 
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kerja prosesor atau catu daya. Namun demikian, begitulah 

teknologi bekerja hanya jika tersedia infra- struktur tertentu 

yang sama sekali berbeda (Revnivykh & Fedotov, 2016).  

A. Aspek-Aspek Pengendalian Sistem  

Setiap organisasi yang memanfaatkan teknologi 

elektronik sebagai flatform pengolahan sistem informasi 

berhak untuk memiliki sistem yang aman dan dapat 

dikendalikan dengan baik. Pemenuhan hak tersebut 

dimaksudkan agar bagaimana suatu organisasi dapat 

memastikan bahwa sistem yang digunakannya terlindungi 

secara memadai sehingga potensi resiko yang mengancam 

pengelolaannya dapat ditekan sedini mungkin.  

Antisipasi terhadap ancaman dan gangguan mungkin 

saja dilakukan apabila penyebabnya dapat diidentifikasi 

sejak awal. Menurut (Darmawan & Kunkun Nur Fauzi, 

2013), faktor-faktor ancaman dan gangguan SIM dapat 

bersumber dari beragam sebab, seperti: (1) Kerusakan 

komponen perangkat keras; (2) Disfungsi perangkat lunak 

sehingga tidak dapat bekerja secara baik; (3) Prosedur 

standar sistem dijalankan secara salah oleh pengguna; (4) 

Penetrasi akses ke terminal ; (5) Pencurian data atau 

peralatan; (5) Kebakaran; (6) Gangguan pada instalasi 

listrik; (7) Kesalahan penggunaan perangkat; dan (8) 

Tindakan merubah sistem. 

Upaya mengurangi resiko gangguan penting dilakukan 

sehingga sistem tetap dapat bekerja sebagaimana tujuannya. 

Aspek-aspek sekuritas informasi perlu diperhatikan yang 

meliputi tiga aspek, yaitu: ketersediaan; kesesuaian; dan 

kerahasiaan informasi (Revnivykh & Fedotov, 2016).  

Ketersediaan atau availability, adalah aspek yang 

memungkinkan pengguna dapat mengakses data atau 
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layanan sistem yang dibutuhkan. Resiko gangguan terhadap 

layanan informasi dapat dibagi ke dalam beberapa tahapan, 

yaitu: 

1. Akses untuk memperoleh data dan informasi yang 

diperlukan dimana semakin efisien sistem antarmuka 

dan kemampuan saluran komunikasi antara subjek 

dan server maka semakin cepat proses cepat itu 

berlangsung. 

2. Respon sistem terhadap permintaan (request) 

berlangsung dalam tempo waktu yang tidak melebihi 

batas waktu. Tahap ini selain ditentukan kekuatan 

memori sistem, juga ditentukan kuantitas permintaan. 

3. Kecepatan sistem menyampaikan respon sistem 

informasi kepada pengguna dalam tempo yang tidak 

melebihi waktu semestinya. 

Dengan demikian, ketersediaan data atau layanan 

berdasarkan request pengguna ditentukan oleh seberapa 

efisien suatu saluran komunikasi bekerja memenuhi 

kebutuhan pengguna selain efisiensi dan pemanfaatan 

sistem informasi itu sendiri. 

Secara teknis, kegagalan fungsi kerja antarmuka sistem 

dengan permintaan pengguna disebabkan oleh banyak hal. 

Namun, resiko malfungsi sistem sangat bergantung pada 

reliabilitas komponen-komponen perangkat yang digunakan 

termasuk kecakapan dalam pengoperasiannya. Pengabaian 

pengguna terhadap standar prosedur pengoperasian sistem 

merupakan faktor utama tidak bekerjanya sistem secara 

semestinya. 

Selain itu, resiko juga muncul dari ukuran dan 

kompleksitas jaringan informasi. Dalam jaringan yang 

sangat besar, selalu muncul permasalahan penyebabnya 

sulit disebutkan secara spesifik karena kompleksitas 
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komponen pendukungnya. Sangat mungkin disebabkan oleh 

infrastruktur informasi yang tidak efisien atau satu atau 

beberapa komponen tidak lagi mensupport kebutuhan 

operasional sistem.  

Aspek kedua adalah kesesuaian atau relevance or 

integrity. Integritas sistem dapat dikenali melalui kesesuaian 

dan konsistensi informasi yang dihasilkan, apakah informasi 

itu dilindungi dari destruksi atau delusi karena modifikasi 

secara tidak sah. Ada enam faktor penyebab resiko gangguan 

integritas informasi muncul, yaitu: 

1. Kemungkinan kegagalan perangkat keras dan 

perangkat untuk menghasilkan data yang relevan dan 

konsisten sebagai akibat kesalahan dalam 

pengoperasian. 

2. Tingkat kewajaran algoritma dan keandalan 

otentifikasi sistem oleh pengguna yang memiliki hak 

untuk melakukan pengeditan data yang tersimpan di 

dalam sistem. 

3. Kemungkinan adanya fitur yang tidak terdokumentasi 

dalam perangkat lunak. 

4. Adanya ketidaksesuaian dengan standar pada tahap 

desain, produksi, atau pengoperasian sistem. 

5. Ketidaksempurnaan dalam struktur organisasi 

menyebabkan intensitas konfigurasi ulang atas sistem 

atau bagian-bagiannya yang berdampak terhadap 

kerahasiaan data yang disimpan dan diolah 

didalamnya termasuk pembengkakan biaya. 

6. Faktor manusia, seperti kemungkinan pergantian 

orang yang memiliki akses untuk pengeditan data yang 

tersimpan di dalam sistem. 

Aspek ketiga adalah kerahasiaan atau confidentiality. 

Melalui aspek ini kita dapat memahami pentingnya 
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melakukan proteksi atas informasi dari akses baca (read 

access) yang tidak terotorisasi. Resiko gangguan dari dari 

aspek ini dapat muncul dari faktor-faktor berikut, yaitu:    

1. Tingkat kewajaran algoritma dan keandalan 

otentifikasi sistem oleh pengguna yang memiliki hak 

untuk melakukan pengeditan data yang tersimpan di 

dalam sistem. 

2. Kemungkinan adanya fitur yang tidak terdokumentasi 

dalam perangkat lunak. 

3. Adanya ketidaksesuaian dengan standar pada tahap 

desain, produksi, atau pengoperasian sistem. 

4. Ketidaksempurnaan dalam struktur organisasi 

menyebabkan intensitas konfigurasi ulang atas sistem 

atau bagian-bagiannya yang berdampak terhadap 

kerahasiaan data yang disimpan dan diolah 

didalamnya termasuk pembengkakan biaya. 

5. Faktor manusia, seperti kemungkinan pergantian 

orang yang memiliki akses untuk pengeditan data yang 

tersimpan di dalam sistem.  

B. Komponen Pengendalian Sistem 

Disebutkan sebelumnya bahwa keamanan sistem 

informasi dipengaruhi oleh tiga komponen, yaitu komponen 

perangkat keras, komponen perangkat luka, dan manusia 

yang mengendalikannya secara operasional. Ketiga 

komponen ini merupakan komponen utama pengendalian 

sistem informasi dan akan kita bahas satu per satu. 

1) Perangkat Keras 

Sistem informasi apapun dan bagaimanapun jenis dan 

operasi kerjanya pastilah bergantuk pada suatu set 

perangkat keras. Perangkat keras pada dasarnya adalah 
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perangkat yang mebuat program dan aplikasi sistem dapat 

bekerja secara semestinya.  

Perangkat keras berkembang pesat sejak awal 

diperkenalkan pada tahun 1950-an. Sejak awal, komputer 

dan transmisi jaringan data telah menjadi pilihan untuk 

memenuhi kebutuhan produksi terutama dalam industri 

militer. Hingga tahun 1960-an, komputer begitu terbukti 

mampu mengangkat performa persenjataan dan sistem 

pertahanan negara, para ahli komputer didesak untuk lebih 

banyak melakukan riset untuk tujuan meningkatkan 

performa komputasi yang lebih cepat, penyimpanan dan 

pengolahan volume data yang lebih besar. 

Pada periode 1970-an, perkembangan perangkat keras 

semakin maju dan pengembangan dominan diarahkan untuk 

tujuan perdamaian. Selain itu, di tahun-tahun ini pula 

pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi mulai 

diadopsi untuk tujuan komersil. Pada periode ini komputer 

telah digunakan sebagai platform standar manajemen 

informasi perusahaan besar baik dalam proses produksi 

maupun sistem distribusi dan penjualannya. 

Tahun 1980-an penggunaan komputer tidak hanya 

digunakan perusahaan besar tetapi juga telah menjangkau 

industri rumah tangga. Skala penggunaan yang semakin luas 

tersebut menjadi cikal bakal persaingan industri elektronik 

portabel. Persaingan yang terus berkembang di pasar 

elektronik mendorong pengembang dan produsen untuk 

menghasilkan perangkat baru dan akibatnya setiap setiap 

generasi perangkat keras segera akan menjadi sangat usang. 

Perangkat keras yang usang yang lebih awal sekaligus 

menjadi petanda keusangan komersial sekaligus keusangan 

moral dalam industri perangkat keras. Kompetisi yang ketat 

di antara produsen membuat di antara produknya cacat 
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sejak awal karena dipicu oleh persaingan mempercepat 

produksi perangkat baru. Demikian seterusnya, setiap 

perangkat baru muncul, maka perangkat sebelumnya akan 

ketinggalan jaman. 

Sebagai peserta pasar yang kompetitif, perusahaan 

dituntut untuk memilih keseimbangan antara keandalan 

perangkat dengan biaya produksi hingga sampai ke 

pelanggan akhir. Dan mengingat periode penurunan 

pesanan perangkat relatif singkat karena akan cepat usang, 

para produsen akhirnya tergoda untuk memproduksi 

perangkat untuk pemakaian pendek baik dari sisi material 

fisik, proses produksi, maupun teknologi pembuatannya.    

Mengurangi waktu pengembangan perangkat generasi 

baru secara signifikan menyimpan persoalan sejak awal 

peluncuran perangkat itu. Aspek paling berpengaruh adalah 

pengujian perangkat yang sulit dilakukan memenuhi 

memenuhi semua komponen pengujian dalam waktu yang 

relatif singkat pada setiap tahap produksi. Proses pengujian 

komprehensif gagal dilakukan sehingga beberapa produk 

elektronik itu gagal di pasaran atau bahkan ditarik oleh 

perusahaan yang memproduksinya. 

Beberapa laporan menunjukkan bahwa detail 

pengujian biasanya dilakukan pada sampel pertama dengan 

batasan waktu karena alasan pengembangan komersil. Hal 

tersebut dilakukan selain karena sulitnya menemukan 

semua kelemahan perangkat canggih karena fungsinya yang 

luas, juga karena kekurangan itu mungkin akan muncul pada 

saat berada di tangan konsumen. Berbagai kondisi sangat 

mungkin mempengaruhi kinerja mesin seperti perbedaan 

suhu, cuaca, kondisi lingkungan, dsb. 

Sebagai catatan bahwa sejauh ini belum ada teknologi 

yang dapat mendeteksi kekurangan yang sama pada setiap 
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komponen perangkat keras dengan akurasi yang tinggi. 

Bahkan dua perangkat yang diproduksi dalam satu konveyor 

yang sama dan nomor serial berbeda akan memiliki 

permasalahan yang berbeda pula sehingga penting 

pengujian produk perlu diekspos selama pembuatan. 

Dengan demikian keandalan perangkat keras 

bergantung pada jenis produksinya. Sudah menjadi 

pengetahuan umum bahwa perbedaan suatu satuan 

produksi terletak pada apakah satuan itu diproduksi dalam 

skala kecil atau skala penuh. Umumnya satuan yang 

diproduksi dalam skala kecil dianggap tidak kompetitif, 

kontrol setiap produk dilakukan kurang teliti, dan otomasi 

pengujiannya juga tidak hemat biaya. 

2) Perangkat Lunak 

Perangkat lunak dikategorikan ke dalam dua jenis 

utama, yaitu sistem dan aplikasi. Perangkat lunak sistem 

berupa sistem operasi dan driver, sedang perangkat lunak 

aplikasi adalah semua program selainnya. Sebagaimana 

perangkat keras, masalah kompleksitas dan batasan waktu 

pengembangan juga menjadi permasalahan perangkat lunak. 

Baik sistem maupun aplikasi diprogram berdasarkan 

modul oleh suatu tim pengembang. Masing-masing 

programer bekerja berdasarkan informasi dari modul yang 

dikembangkannya sendiri meskipun masih dapat 

berkomunikasi dengan programer lain melalui perangkat 

khusus. Meskipun demikian, pemahaman masing-masing 

pengembang terbatas atas modul lainnya.  

Seperti diketahui, pemrograman telah dikerjakan oleh 

mesin yang Sebagian besarnya menggunakan bahasa tingkat 

tinggi. Untuk menyesuaikan dengan kebutuhan, biasanya 

bahasa itu akan ditulis ulang oleh programer setelah 
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diinterpretasi. Titik lemah perangkat lunak salah satunya 

disebabkan oleh proses penulisan perintah program oleh 

karena seorang programer tidak benar-benar memahami 

nuansa algoritma kerja program sebelumnya. 

Mutasi bahasa pemrograman dari bahasa yang 

diproduksi mesin ke bahasa hasil interpretasi memiliki 

karakteristik berbeda serta dapat mempengaruhi kinerja 

perangkat. Implementasi bahasa memungkinkan terjadinya 

gangguan dalam tumpukan program jika ukuran larik yang 

ditransmisi ke program dan dipilih secara otomatis oleh 

memori komputer tidak sesuai. Hasil dari program yang 

menggunakan fitur ini berpotensi mendapat serangan buffer 

overflow yang merupakan salah satu teknologi paling 

berbahaya diakses tidak saha ke sistem yang dilindungi. 

Buffer overflow terjadi pada saat data yang ditulis ke buffer 

merusak nilai data di alamat memori yang berdekatan 

dengan buffer tujuan karena keterbatasan pemeriksaan 

(Damar Widjaja, 2008).  

Dengan demikian keandalan perangkat lunak juga 

ditentukan oleh perangkat keras. Konfigurasi perangkat 

keras dan perangkat lunak yang sesuai dengan 

pengoperasiannya harus dihitung dengan baik oleh 

pengembang. Hal tersebut disebabkan oleh komposisi tujuan 

dan kondisi operasi masing-masing sistem informasi 

berbeda satu sama lainnya sehingga dapat diprediksi 

bagaimana perangkat lunak itu akan bekerja pada semua 

unit konfigurasi. Karena alasan ini, perangkat lunak sulit 

diuji secara komprehensif.  

Gangguan-gangguan yang mungkin muncul dapat saja 

terjadi baik sengaja maupun tidak sengaja. Kesalahan tidak 

sengaja dapat muncul dari adanya kesalahan teknis misalnya 
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kesalahan dalam penulisan sintax perangkat lunak atau 

kesalahan logika pada saat proses pemrograman.   

3) Faktor Manusia 

Siklus pengembangan sistem informasi terdiri dari 

sejumlah urutan dan tahapan. Dimulai dengan ide untuk 

membangun sistem yang sesuai yang terkait aspek aspek 

kehidupan pengguna, seperti ekonomi, lalu diikuti tahapan 

pembuatan, pengujian, pengoperasian, dan pembuangan 

akhir dimana dalam setiap tahapan melibatkan aktifitas 

manusia di dalamnya. Keterlibatan manusia secara aktif 

dalam setiap proses itu tentu menyimpan resiko yang 

mungkin muncul karena pelanggaran prasyarat dan 

prosedural.    

Kajian psikologis tentang perbedaan tipe-tipe manusia 

dalam kaitan persepsi informasi baik visual, audial, 

kinestetik, dan digital dan tipe psikologis seperti kompulzif, 

schizoid, histeroid, dan depresi, adalah suatu kajian yang 

masih dominan dilakukan hingga saat ini. Hal itu didoring 

oleh fenomena bahwa kinerja, perhatian, dan motivasi 

personal bergantung pada banyak parameter. Di saat 

bersamaan, suatu sistem informasi modern bergantung 

sepenuhnya kepada kinerja banyak orang yang menentukan 

hasil akhir dari suatu produksi. 

Banyak kasus menunjukkan faktor manusia menjadi 

faktor resiko berbahaya bagi perlindungan sistem. Selain 

karena tidak sengaja (telah dibahas sebelumnya), bisa juga 

karena sengaja merusak serta menggangu sistem operasi 

komputer atau computer abuse. Atau melakukan kegiatan 

melanggar hukum seperti sengaja masuk ke dalam sistem 

secara tidak sah (computer fraud). Atau bisa juga 

menggunakannya untuk kejahatan (computer crime). 
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Banyak modus yang dilakukan untuk mengganggu 

kinerja sistem informasi yang garis besarnya meliputi tiga 

kegiatan, yaitu: (1) Data tampering; (2) Penyelewengan 

program; dan (3) Penetrasi ke dalam sistem. Data tampering 

adalah kegiatan merubah data pada saat proses sistem 

informasi bekerja. Kegiatan merubah data bisa dilakukan 

sebelum, selama proses atau sesudah proses itu bekerja. 

Pengubahan data sebelum proses dilakukan pada saat data 

diverifikasi sebelum dimasukkan ke dalam sistem informasi. 

Sedang pengubahan selama proses berlangsung pada saat 

data diinput ke dalam sistem. Sedang setelah proses 

dilakukan dengan mengganti nilai output, bisa diganti, 

dihapus atau ditambah. 

Sedang penyelewengan program atau programming 

fraud dilakukan dengan memodifikasi komputer untuk 

tujuan kejahatan tertentu. Termasuk dalam kategori ini 

adalah virus, worm, trojan horse, round down technique, 

salami slicing, trapdoor, super zapping, dan bom logika. 

Virus adalah penggalan kode program yang dapat 

menggandakan dirinya dengan cara menyalin kode dan 

menempelkannya ke program lain. Seterusnya, jika program 

yang telah tertempel salinan tadi dijalankan, maka virus pun 

akan aktif. Di antara virus yang berbahaya adalah CIH atau 

virus Chernobyl yang menular melalui surat elektronik atau 

e-mail. 

Worm atau cacing sejenis virus yang dapat 

menggandakan dirinya kepada sejumlah komputer yang 

berada dalam jaringan. Program ini menggandakan diri 

sangat cepat dan menjadi momok menggusar organisasi 

besar di dunia.  

Akan halnya trojan horse, didesain untuk menyusup ke 

dalam program komputer. Di antara yang terkenal adalah 
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sexy ladies HyperCard yang menyusup ke dalam program 

Macintosh. Program ini menjanjikan gambar erotis kepada 

korbannya yang meskipun dipenuhi tetapi juga menghapus 

data komputer penggunanya. 

Round down technique merupakan program yang 

bekerja dengan teknik membulatkan nilai pecahan. Apabila 

diterapkan di bank misalnya, program ini bisa membulatkan 

ke bawah nilai bunga dan mengumpulkan sisanya untuk 

dimasukkan ke dalam rekening pelaku kejahatan. 

Mirip dengan round down technique, cara kerja salami 

slicing memotong sebagian kecil dari nilai transaksi besar. 

Potongan-potongan itu dikumpul secara periodik untuk 

dikuasai dan diambil oleh pelaku. 

Trapdoor memanfaatkan kelemahan yang terdapat di 

dalam sistem untuk masuk ke dalam sistem dan melakukan 

hal-hal di luar otoritasnya. Program trapdoor ini memiliki 

kinerja yang hamper sama dengan super zapping. 

Perbedaannya, super zapping memanfaatkan program utility 

superzap yang dikembangkan oleh IBM.  

Yang terakhir adalah bom logika atau bom waktu. 

Program ini sengaja dibuat agar beraksi terhadap kejadian 

tertentu. Cara kerjanya sama dengan bom waktu yang 

menjadikan suatu alasan sebagai pemicu untuk menghapus 

data rekaman sebuah lembaga.   

Bentuk lain gangguan adalah upaya penetrasi ke dalam 

sistem oleh pihak yang tidak berwenang. Beberapa teknik 

yang dikenali, antara lain: piggybacking, impersonation, 

scavenging, dan eavesdropping.  

Piggybacking adalah istilah untuk penyadapan jalur 

komunikasi jarak jauh. Prosesnya berlangsung dengan cara 

penyadap masuk ke dalam sistem bersama atau menumpang 
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kepada pengguna komputer resmi. Impersonation atau 

disebut pula masquerading adalah penetrasi ke dalam 

sistem komputer dengan menggunakan ID dan password 

yang sah yang diperoleh dengan berbagai cara. Biasanya 

modus ini dilakukan dengan melibatkan orang dalam suatu 

organisasi. Scavenging memiliki kesamaan dengan 

impersonation, bedanya terletak pada cara memperoleh ID 

dan password yang dilakukan sendiri tanpa pelibatan orang 

dalam. Sedang eavesdropping adalah juga tindakan 

menyadap saluran transmisi pribadi.  

Cara lain yang juga tidak kalah mengganggunya adalah 

penggantian program, manipulasi data masukan, 

penggantian berkas secara langsung pada data base, 

pencurian data, sabotase sistem oleh hacker atau cracker, 

dan lain-lain. 

Intinya adalah manusia berkontribusi besar terhadap 

upaya pengendalian sistem informasi. Bahkan dibandingkan 

dengan faktor lainnya, faktor manusia sangat strategis 

karena pada prinsipnya sistem itu diatur dan dioperasikan 

oleh manusia.   

C. Upaya Pengendalian Sistem Informasi 

Semakin hari semakin tinggi antusias organisasi untuk 

menjaga agar semua sumber daya yang mereka miliki aman 

dari ancaman, Sumber daya itu, baik yang bersifat virtual 

maupun fisik, dalam maupun luar, senantiasa dirawat dan 

dijaga agar terus dapat bekerja sebagaimana fungsinya. Jika 

ditelusuri, generasi pertama sistem informasi berbasis 

komputer belum memiliki sistem perlindungan keamanan 

yang cukup memadai. Perkembangan sistem yang kian hari 

kian maju membuat sistem keamanannya juga mengalami 

kemajuan yang lebih kuat.  
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Para pengembang IT telah meletakkan keamanan pada 

sistem dengan tujuan agar sistem terlindungi dari upaya 

untuk menghilangkan data atau menekan resiko kerusakan 

serta mengatur sistem yang dapat digunakan oleh pengguna 

untuk terus dapat menjalankan sistem operasionalnya 

setelah terjadi gangguan.  

Ada beberapa aspek yang perlu diperhatikan untuk 

menekan resiko gangguan agar sistem keamanan SIM dapat 

dikendalikan, yaitu: 

1) Aspek kebijakan keamanan 

Kebijakan keamanan atas SIM harus diterapkan secara 

menyeluruh pada program agar perlindungan sistem dapat 

dikendalikan secara komprehensif. Pendekatan bertahap 

dapat diikuti melalui fase-fase sebagai berikut: 

1. Fase inisiasi proyek. Pada fase inisiasi proyek, tim 

pengembang SIM sebaiknya telah menyusun kebijakan 

keamanan sistem secara menyeluruh dengan cara 

mengorganisir sumber daya yang akan mengendalikan 

sistem. Organisasi itu terdiri dari badan pengawas 

yang akan mengawasi implementasi kebijakan 

keamanan secara makro. Suatu badan pengawas 

khusus dapat dibentuk untuk membantu badan 

pengawas umum yang mencakup manajer unit-unit 

dimana kebijakan keamanan akan diimplementasi. 

2. Fase penyusunan kebijakan. Dalam Menyusun 

kebijakan keamanan, tim pengembang seharusnya 

berkonsultasi dengan semua stakeholder yang terikat 

di dalam proyek yang bertujuan untuk menentukan 

muatan kebijakan. Hasil konsultasi kemudian disusun 

untuk dilanjutkan ke fase berikutnya. 
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3. Fase konsultasi dan persetujuan. Hasil rumusan 

kebijakan dikonsultasikan dengan pimpinan lembaga 

untuk memperoleh persetujuan serta melaporkan 

temuan-temuannya sehingga tim memperoleh 

masukan tentang berbagai persyaratan kebijakan. 

4. Fase kesadaran dan edukasi. Fase ini adalah fase 

internalisasi kebijakan keamanan melalui program 

pelatihan sehingga semua personil memiliki kesadaran 

agar isi kebijakan dapat dilaksanakan secara efektif 

dalam setiap unit organisasi. 

5. Fase difusi kebijakan. Kebijakan keamanan harus 

disosialisasi dan disebarluaskan kepada seluruh 

personil di unit organisasi dimana kebijakan tersebut 

dapat diterapkan. Hal ini dimaksudkan agar diperoleh 

pemahaman yang sama sehingga dapat 

dioperasionalkan secara utuh oleh semua pihak terkait. 

2) Aspek keamanan dan pengendalian  

Merujuk kepada KBBI, keamanan sistem informasi 

dapat diartikan sebagai kemampuan sistem untuk 

melindungi nilai informasi dari ancaman luar. Keamanan 

terhadap sumber konseptual meliputi data dan informasi.  

Menurut G. J. Simmons (Katzan, 2016), keamanan 

informasi berkaitan dengan cara untuk mencegah terjadinya 

penipuan (cheating) atau paling tidak mendeteksi terjadinya 

penipuan pada suatu sistem berbasis informasi dimana 

informasi itu sendiri tidak memiliki arti secara fisik.  

Prinsip dasar keamanan informasi adalah: 

a. Kerahasiaan, yaitu upaya melindungi data dan 

informasi sehingga hanya bisa diakses oleh pihak yang 
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memiliki kewenangan untuk memperoleh informasi 

itu.  

b. Integritas, yaitu upaya untuk menjaga informasi agar 

memiliki akurasi sehingga tidak dapat diubah kecuali 

atas persetujuan pemilik informasi. 

c. Ketersediaan, yaitu jaminan atas ketersediaan 

informasi pada saat dibutuhkan oleh pihak yang 

berwenang.   

Keamanan informasi bisa dicapai melalui strategi-

strategi tertentu yang biasanya dilakukan simultan atau 

kombinasi sehingga penerapannya lebih dapat dikendalikan. 

Masing-masing strategi memiliki fokus dan tujuan tertentu 

sehingga dapat ditempatkan menurut kebutuhannya. 

Strategi tersebut antara lain meliputi: (1) Keamanan fisik; 

(2) Keamanan personal; (3) Keamanan operasional; (4) 

Keamanan komunikasi; dan (5) Keamanan jaringan. 

Keamanan fisik atau physical security adalah 

keamanan yang fokus kepada upaya mengamankan 

komponen fisik organisasi seperti aset benda, ruang kerja, 

instalasi jaringan, dan lain-lain dari berbagai bahaya seperti 

kebakaran, pencurian, atau fenomena alamiah seperti banjir 

dan semacamnya. Strategi ini dalam prakteknya misalnya 

berupa peta akses dan evakuasi yang memungkinkan 

dilakukannya pencegahan atau penyelamatan fisik jika 

muncul resiko yang mengancam keamanan fisik. 

Keamanan personal atau personal security, adalah 

strategi keamanan yang bertujuan melindungi orang per 

orang atau personil keamanan. Strategi ini biasanya 

menghubungkan berbagai unit keamanan sehingga 

koordinasi antar personil dapat dilakukan secara efisien. 

Keamanan operasional atau operational security 

adalah strategi yang dikembangkan untuk memperlancar 



Sistem Informasi Manajemen 

 

111 
 

proses operasi kerja suatu organisasi sehingga tidak 

mengalami gangguan. Dalam kaitan instalasi misalnya, 

keamanan operasional menjamin perangkat yang 

dibutuhkan aman dari kerusakan dan tidak kalah 

pentingnya, memiliki cadangan atau alternatif jika resiko 

gangguan tidak dapat dihindari. 

Keamanan komunikasi atau communication security 

adalah strategi keamanan yang bertujuan menjamin media 

komunikasi berjalan tanpa gangguan. Strategi ini sangat vital 

mengingat area kerjanya berhubungan langsung dengan 

bagaimana sistem dapat terus bekerja untuk memenuhi 

tujuan informasi. 

Terakhir, keamanan jaringan atau network security, 

yaitu keamanan informasi yang fokus kepada menjaga 

peralatan jaringan, data, isi jaringan, serta kinerja jaringan 

dapat berfungsi sebagaimana mestinya.  

Pengendalian atas informasi dimaksudkan sebagai 

penerapan suatu mekanisme yang bertujuan melindungi 

organisasi dari suatu resiko dan atau menekan dampak 

resiko tersebut jika terjadi. Pengendalian atas informasi 

dapat dibagi ke dalam enam kategori, yaitu: 

a. Pengendalian teknis, yaitu subsistem yang disediakan 

oleh pengembang sistem selama masa siklus 

penyusunan sistem yang diorganisir agar sistem dapat 

dikendalikan sesuai tujuannya. Pengendalian teknis 

melibatkan seorang auditor internal yang duduk di 

dalam tim proyek pengembangan sistem. Untuk 

mengendalikannya, otoritas dan tangung jawab harus 

jelas dengan fungsinya masing-masing. Fungsi-fungsi 

tersebut meliputi: system administration, network 

management, security management, change 

management, users, systems analysis, programming, 
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computer operations, information system library, dan 

data control. 

b. Pengendalian akses. Akses ke dalam sistem 

dikendalikan dilakukan melalui tiga tahap yang 

mencakup: 

1. Identifikasi pengguna, adalah prosedur dimana 

pengguna menunjukkan identitas diri sehingga 

dikenali dan diketahui kedudukan dan fungsinya. 

2. Autentikasi pengguna, adalah tahap memverifikasi 

hak akses dengan cara pengguna menunjukkan 

pengenal diri seperti smartcard atau chip 

identifikasi. 

3. Otoritisasi pengguna adalah proses seseorang 

memperoleh otorisasi atau hak untuk masuk ke 

dalam sistem dengan tingkat atau derajat 

penggunaan yang sesuai. Tiga tahapan ini adalah 

syarat bagi pengguna agar dapat memakai sumber 

daya informasi yang tersedia. 

4. Pengendalian kriptografis, yaitu tahap penggunaan 

kode yang alurnya mengunakan proses logik-

matematik. Untuk alasan keamanan, data dan 

informasi disampaikan dengan cara samar dan tidak 

dalam bentuk yang dapat dibaca secara langsung. 

Data dan informasi tersebut dienkripsi dalam 

penyimpanan dan dipindahkan masuk ke dalam 

jaringan sistem. 

c. Pengendalian fisik. Pengendalian ini berfungsi 

melindungi gangguan yang tidak terotorisasi. 

Pengandaian fisiknya, jika suatu ruangan dimasuki 

orang asing maka kunci pintu ruangan agar komputer 

tetap aman. Suatu lembaga dapat melakukan 

pengendalian fisik sampai kepada tahap tertentu, yaitu 
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dengan menempatkan pusat pengoperasian komputer 

di lokasi terpencil dari akses dan sensitif terhadap 

bencana alam yang mengancam kerusakan sistem. 

d. Pengendalian formal meliputi penetapan melalui suatu 

panduan atau pedoman tentang cara berperilaku, 

prosedur dokumentasi dan praktik lainnya yang 

bertujuan untuk mencegah munculnya perilaku 

berbeda dengan panduan yang telah ditetapkan. 

e. Pengendalian informal meliputi kegiatan program 

pelatihan dan kegiatan edukasi lainnya untuk menjaga 

agar para personil organisasi memiliki kesamaan 

pemahaman sehingga efektif mendukung program 

pengendalian yang telah ditetapkan. 

f. Ketepatan pengendalian, adalah akumulasi dari 

program pengendalian secara keseluruhan. Ketapatan 

pengendalian berkaitan dengan efektiftifitas dan 

efisiensi pengendalian sehingga kategori ini harus 

mampu mengidentifikasi mana komponen yang sesuai 

dengan komponen lainnya sehingga sistem 

pengendalian dapat dipilih berdasarkan level dan 

kualifikasinya yang sesuai. 

3) Manajemen resiko 

Manajemen resiko secara umum berarti proses yang 

bertujuan mencapai keseimbangan yang efisien antara 

realisasi peluang untuk memperoleh keuntungan dan 

meminimalkan kerentanan dan kerugian (Moran, 2014). 

Manajemen resiko adalah bagian integral dari tata kelola 

organisasi yang baik oleh karena kegiatan manajemen ini 

terus berulang tanpa henti melewati fase ke fase dan 

keputusan yang berbeda dari waktu ke waktu. 
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Pengelolaan resiko yang baik akan menguntungkan 

lembaga yang mengimplementasinya. Hopkin (2010) 

menyebut lembaga akan memiliki tiga area perbaikan 

apabila memiliki manajemen resiko yang baik, yaitu: 

1. Operasional produksi akan lebih efisien karena 

penyebab munculnya gangguan dapat diidentifikasi 

secara tepat sehingga perlakuan untuk mereduksi 

kemungkinan terjadi dan kerusakan yang mungkin 

ditimbulkan serta biaya yang diakibatkannya dapat 

diantisipasi sehingga tetap berjalan normal. 

2. Proses akan berlangsung lebih efektif karena 

pertimbangan strategis operasional dapat dipilih 

sehingga resiko dapat ditekan sedemikian rupa. 

Demikian pula, perubahan proses sewaktu-waktu 

dapat diputuskan secara lebih tepat dan reliabel. 

3. Strategi yang dipilih akan lebih efektif karena pilihan 

tersebut telah melalui telaah dan keputusan yang tepat 

sehingga hasil yang diinginkan akan lebih optimal.   

Ruang lingkup manajemen resiko meliputi kegiatan-

kegiatan, yaitu: (1) Menentukan kebijakan dan strategi 

manajemen resiko; (2) Mempermudah proses identifikasi 

risiko; (3) Mempercepat tanggapan terhadap resiko; (4) 

Evaluasi hubungan dan konsekuensi resiko; (5) 

Mengendalikan resiko; (6) Pemanfaatan dan telaah ulang; 

dan (7) Koordinasi dan komunikasi. 

Dalam mengelola resiko, suatu organisasi penting 

memperhatikan tiga aspek pokok, sebagai berikut: 

a. Kebijakan menajemen resiko harus memiliki relevansi 

dengan visi, misi, dan rencana strategis organisasi, 

objektif sesuai dengan core bussiness dan aktifitas 

fungsional organisasi. Manajemen dalam hal ini akan 

memastikan adanya mekanisme dimana kebijakan 
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tersebut dapat dipahami dan diimplementasi di setiap 

unit dan level organisasi. 

b. Implementasi program, berupa langkah strategis yang 

perlu dilakukan sehingga sistem manajemen risiko 

dapat berjalan secara efektif di dalam suatu organisasi. 

c. Tinjauan manajemen pada tahap tertentu harus 

mampu melakukan adaptasi kegiatan manajemen 

risiko dengan standar yang ditetapkan organisasi 

dengan tahapan-tahapan yang terencana.   

Pelaksanaan manajemen resiko melibatkan berbagai 

disiplin keilmuan dan latar belakang serta berjalan secara 

berkelanjutan (sustainability). Dalam merancang proses 

manajemennya, perlu memperhatikan elemen utama 

manajemen yang meliputi sebagai berikut: (1) Rumusan 

tujuan; (2) Hasil identifikasi resiko; (3) Hasil analisis risiko; 

(4) Hasil evaluasi risiko; (5) Rancangan pengendalian risiko; 

(6) Monitoring dan review hasil; dan (7) Komunikasi dan 

konsultasi. 

Dalam proses mengelola resiko, terdapat empat 

konteks yang perlu diperhatikan, yaitu: 

a. Konteks umum yaitu deskripsi konsep dasar 

manajemen resiko, meliputi:  

1) Urutan operasional manajemen risiko 

menggambarkan siklus penyelesaian masalah; 

2) Bersifat pencegahan atau preventif; 

3) Sejalan dengan konsep perbaikan berkelanjutan 

(continuous improvement); 

4) Fokus pada batasan permasalahan yang akan ditata 

dan dikelola. 

b. Konteks strategis, yaitu analisis konteks untuk 

mengidentifikasi faktor-faktor pendukung maupun 
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penghambat berjalannya manajemen resiko. 

Kegiatannya meliputi:  

1) Mengidentifikasi batasan hubungan antara 

organisasi dengan lingkungan sekitarnya;  

2) Melakukan analisis atas aspek-aspek: kekuatan, 

kelemahan, peluang, dan tantangan implementasi 

manajemen.  

3) Meliputi ruang lingkup dan fungsional organisasi, 

seperti sektor keuangan, operasional produksi, 

intervensi pesaing, interest politik, dukungan sosial, 

klien, budaya dan legalitas fungsional organisasi.  

c. Konteks organisasi, meliputi: 

1) Manajemen risiko dipahami dalam konteks sebagai 

tujuan jangka pendek untuk mencapai tujuan 

organisasi; 

2) Semua target yang gagal diperoleh harus bisa dilihat 

sebagai resiko yang memerlukan pengelolaan 

sehingga tidak terulang kembali; 

3) Kebijakan manajemen dan tujuan organisasi yang 

jelas adalah dasar untuk mengidentifikasi kriteria 

penilaian terhadap risiko yang ada. 

d. Konteks manajemen resiko, isi dan ruang lingkupnya 

adalah: 

1) Tujuan proyek atau kegiatan yang akan dikerjakan; 

2) Waktu dan tempat pelaksanaan proyek atau 

kegiatan; 

3) Hasil studi yang diperlukan bagi pelembagaan 

proyek; 

4) Ruang lingkup aktivitas manajemen risiko; 

5) Kriteria yang akan digunakan dalam mengevaluasi 

resiko; dan 

6) Definisi struktur manajemen resiko. 
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Keempat konteks di atas digunakan untuk 

mengidentifikasi resiko. Identifikasi resiko adalah kegiatan 

untuk berusaha memahami objek resiko yang akan dikelola 

dengan menganalisis aspek-aspek yang dapat digunakan 

untuk memprediksi kemungkinan resiko, yaitu: (1) Apa yang 

akan terjadi? Tujuannya untuk memperoleh list atau daftar 

resiko yang mungkin dihadapi secara komprehensif; (2) 

Bagaimana dan mengapa itu terjadi? Tujuannya agar 

scenario kejadian dapat disusun sehingga resiko dapat 

disimulasi berdasarkan deskripsi masalah; (3) Alat dan cara 

apa yang akan digunakan? Pertanyaan ini bertujuan untuk 

mengidentifikasi ketepatan pemakaian instrumen seperti 

daftar checklist, flowcharts, brainstorming, analisis sistem, 

analisis scenario, serta sistem engineering technique. 

Selanjutnya adalah melakukan analisis resiko. 

Pelaksanaan analisis resiko penting untuk memperhatikan 

tiga hal mendasar, yaitu: 

a. Analisis resiko bertujuan untuk membedakan level 

resiko, apakah minor ataukah mayor sehingga hasil 

analis dapat dirujuk untuk memilih data secara tepat 

yang akan membantu penilaian serta penanganan 

risiko secara efisien.   

b. Penetapan determinasi pengendalian yang sudah ada 

bertujuan untuk menilai kelebihan dan 

kekurangannya. Dengan demikian, hasil identifikasi 

manajemen, sistem teknis, dan prosedur-prosedur 

yang telah ada dapat dijadikan dasar dan penetapan 

standar pengendalian resiko. 

c. Penilaian atas beberapa alternatif lain untuk 

pengendalian resiko dibutuhkan sebagai skenario 

cadangan yang sewaktu-waktu dapat dipilih jika 

dibutuhkan.  
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ETIKA DAN MORAL DALAM SISTEM 

INFORMASI 

 

alam beberapa dekade terakhir, suatu kondisi baru 

mengemuka yang juga mengemukakan 

permasalahan etik baru.  

Diawali dari respon terhadap permasalahan global 

sebagai akibat langsung dari proliferasi dan kekuatan 

korporasi global serta pasar saham yang dikendalikan oleh 

insider trading dan program komputer yang melakukan 

aktifitas membeli dan menjual dalam skala besar. Disusul 

D 
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kemudian fenomena lain yang tidak kalah barunya dalam 

bidang kedokteran, lingkungan, dan teknologi. Semua itu 

membutuhkan jawaban atas dilema yang ditimbulkan 

berupa, etika terapan.     

Etika berasal dari kata dalam bahasa Yunani, ethikos 

yang berarti timbul dari kebiasaan. Dalam filsafat, kata ini 

digunakan sebagai istilah untuk suatu cabang filsafat yang 

mempelajari nilai perilaku apakah wajar atau tidak wajar. 

Bertens. K. (2001) menambahkan kebiasaan sebagai 

postulat etika. Lalu, etika terapan? Adalah disiplin yang 

mencoba menerapkan teori-teori atau ajaran etika ke dalam 

situasi nyata sosial kehidupan sehari-hari. 

Setali tiga uang, moral juga berbicara tentang perilaku 

manusia. Perbedaannya dengan etika terletak pada objek 

kajian. Bila objek etika terhadap serangkaian perilaku wajar 

atau tidak wajar, maka moral menyorot kepada benar atau 

salah. Artinya, etika berkaitan dengan nilai kepantasan, 

sementara moral berkaitan dengan nilai kebenaran. 

A. Perilaku Etika 

Perilaku etika sejak dulu telah menjadi perbincangan 

serius di antara para filosof, akademisi, praktisi, dan bahkan 

para pekerja di pasar. 

Perilaku etika berkaitan dengan hal-hal biasa yang 

tidak diatur formal namun memiliki nilai sosial dan kultural 

yang kuat di dalam masyarakat. Dalam dunia bisnis 

misalnya, ada satu pertanyaan etika yang serius, “mana yang 

lebih menguntungkan, bersikap adil atau tidak adil dalam 

berdagang?” Pertanyaan ini tidak sederhana dan menjadi 

permasalahan akademik dan filsafat sekaligus.  

Paling tidak ada dua perspektif dalam menjawab 

pertanyaan di atas. Amar & Stevenson (1990) menulis 
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artikel yang dimuat di Harvard Bussiness Review 

menyimpulkan bahwa, there is no compelling economic 

reason to tell the truth or keep one’s word.” Terjemahannya 

kira-kira berbunyi: “tidak alasan ekonomi yang kuat untuk 

mengatakan kebenaran atau menepati janji.” Tesis Amar dan 

Stevenson tentu bukanlah satu-satunya tesis yang minor 

terhadap pentingnya perilaku etis dikedepankan dalam 

dunia bisnis. 

Penulis lain adalah Conrad (2018) yang menyimpulkan 

bahwa nilai etika memainkan peran dalam penguatan 

ekonomi bisnis. Hasil penelitiannya menunjukkan prevalensi 

besar antara praktek bisnis yang dilandasi perilaku etika 

dengan yang tidak dimana perilaku etik berkontribusi 

terhadap perbaikan dan peningkatan produksi secara 

signifikan. 

Dalam filsafat, etika diajarkan agar manusia 

bertanggungjawab atas perbuatannya. Seperti diketahui 

manusia pada dasarnya memiliki kebebasan namun 

memiliki batasan saat bersinggungan dengan kebebasan 

manusia lainnya (Wahid, 2006). Konsep akhlak yang 

menjadi padanan konseptual etika lebih fundamental dalam 

memandang kebebasan itu sebagai bawaan penciptaan. 

Apabila kebebasan diekspresikan tanpa batas, maka 

kebebasan dengan sendirinya akan mencelakakan individu.  

Selama berabad-abad, setiap masyarakat menetapkan 

standar baik dan buruk serta benar dan salah yang berlaku 

secara partikular. Standardisasi etika merujuk kepada 

sejumlah teori, antara lain disumbang oleh teori 

konsekuensalisme, deontology, natural manusia, relativisme, 

hedonism, dan emotivisme (Kizza, 1998).  

Teori konsekuensalisme memandang aktifitas manusia 

dinilai dari ukuran baik – buruk dan benar – salah. Dalam 
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teori ini, ada tiga jenis konsekuensi yang relatif berkaitan 

dengan tema yang kita bahas, yaitu egoism, utilitarianisme, 

dan altruisme. Teori egoisme diperoleh dari kepentingan 

dan kebahagiaan individu (individual’s interests and 

happiness) atas apa saja. Terdapat dua macam egoisme: 

egoism etik dan egoisme psikologis. Egoisme etik 

mempelajari bagaimana seseorang berkepentingan atas 

sesuatu, sedang egoisme psikologis mempelajari bagaimana 

orang itu berperilaku di dalam memenuhi kepentingannya. 

Berbeda dengan egoisme, utilitarianisme menekankan 

kajiannya kepada kelompok orang. Teori ini mengajarkan 

bahwa kepentingan dan kebahagiaan melampaui 

kepentingan dan kebahagiaan individu. Dalam arti sesuatu 

itu menjadi baik apabila dipraktekkan maksimal orang 

tertentu di dalam kelompok, sehingga mirip dengan konsep 

ijma’ dalam fiqh Islam. Sedang teori altruisme mengajarkan 

bahwa setiap tindakan adalah benar apabila konsekuensinya 

dapat diterima oleh orang lain.           

Teori kedua adalah deontology. Teori ini tidak tertarik 

mengaji akibat tindakan melainkan terhadap niat (will) di 

dalam tindakan itu. Nilai suatu tindakan, baik atau buruk 

ditentukan oleh niat yang ada di dalamnya.  

Natural manusia atau human nature. Teori ini percaya 

bahwa manusia memiliki semua peralatan (faculties) dan 

kemampuan (competencies) untuk hidup bahagia. Tentu 

peralatan dimaksud bersifat bawaan yang dimiliki dan 

dimanfaatkan oleh manusia untuk memenuhi kebutuhannya. 

Sedang kemampuan bersifat potensi yang dapat 

berkembang melalui belajar dan Latihan. Tugas manusia 

adalah mengembangkan kemampuannya sehingga 

kemampuannyalah yang menjadi tolok ukur tindakan. 

Semakin tinggi kemampuan seseorang, semakin baik 
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tindakannya. Sebaliknya, semakin kurang kemampuannya 

semakin buruk tindakannya. 

Teori berikutnya adalah relativisme yang menolak 

adanya norma moral universal. Nilai baik dan buruk 

menurutnya relatif muncul dari kelompok sosial, kelompok 

budaya, bahkan orang per orang. Teori ini juga meyakini 

bahwa norma moral tidak selalu sesuai setiap saat. 

Hedonisme merupakan teori yang mengklaim bahwa 

kesenangan adalah satu-satunya indikator kebaikan dalam 

hidup manusia. Dan bahwa tujuan akhir kehidupan adalah 

kebaikan tertinggi atau kesenangan puncak. Tindakan 

hedonis berusaha memperoleh kesenangan maksimal dan 

tentu, menghindar dari kesengsaraan serendah mungkin. 

Teori ini secara etika mengajarkan bahwa kesenangan 

adalah kebaikan moral. Sejauh ini, kesenangan diasosiasikan 

dengan kebahagiaan. 

Emotivisme berpandangan bahwa pernyataan etika 

tidak dapat dinilai benar atau salah karena pernyataan itu 

hanyalah suatu pernyataan lahir dari perasaan seseorang 

terhadap sesuatu. Pernyataan etika relatif harus sama 

dengan perilaku sehingga apa yang dinyatakan harus 

bersesuaian denga napa yang dilakukan. 

Berdasarkan teori-teori di atas, kita memiliki alat 

untuk mengenali suatu perilaku etik. Perilaku etik meskipun 

tidak diatur secara formal namun hidup dalam pikiran dan 

imaginasi masyarakat. Khususnya di dunia timur yang 

meletakkan nilai etik sebagai indikator utama skala 

kebaikan. Nilai etika bukan tidak mengandung masalah, 

mengingat kontennya berupa ajaran tidak tertulis dan 

disampaikan secara verbal dari generasi ke generasi. Selain 

itu, detil nilai etik bisa sangat terbatas berlaku pada suatu 

komunitas tertentu saja sehingga berpotensi memunculkan 
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pelanggaran etik bagi yang tidak mengetahuinya. Karena itu 

beberapa profesi membuat kode atau tanda sehingga dikenal 

istilah kode etik. 

Kode etik berkaitan dengan kaidah moral yang 

mengikat suatu entitas profesional seperti wartawan, guru, 

pengacara, dan lain-lain. Tujuan perumusannya agar para 

profesional memiliki panduan dalam menyelenggarakan 

tugas profesinya. Secara umum pelanggaran atas kode etik 

bukanlah tindakan kriminal, namun dalam beberapa kasus 

pelanggaran itu dikriminalkan sehingga pelakunya dipidana 

sebagaimana pelaku kriminal. Hal ini menunjukkan bahwa 

kode etik dapat menjadi sumber moral.   

B. Perilaku Moral 

Moral adalah ajaran tentang baik dan buruk yang 

diterima secara umum mengenai perbuatan, sikap, 

kewajiban, dan sebagainya. Orang yang bermoral dengan 

demikian adalah orang yang memiliki pertimbangan baik 

dan buruk untuk suatu perilaku (KBBI, 2016). 

Moral pada dasarnya adalah nilai etika yang 

diformalkan. Ajaran moral dengan demikian rujukan 

dasarnya adalah ethical code yang telah dibahas 

sebelumnya. Seseorang yang bermoral adalah seseorang 

yang taat pada kode etika dalam berperilaku. Misalnya 

seorang pewarta hendaknya melakukan triangulasi data 

sebelum informasi yang diperolehnya diberitakan kepada 

masyarakat. Triangulasi itu memiliki standar prosedur yang 

harus diikuti oleh wartawan profesional karena telah diatur 

secara tertulis. 

Dengan demikian perilaku moral berkaitan dengan 

perilaku yang benar atau salah. Nilai-nilainya dipelajari 

melalui aturan-aturan yang berlaku di dalam masyarakat 
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kita. Meskipun tidak semua masyarakat mengikuti rangkaian 

moral yang sama, namun terdapat kesamaan yang mendasar 

bahwa melakukan apa yang benar secara moral adalah 

landasan perilaku sosial kita. 

Ada dua kata lain yang berkaitan dengan istilah moral, 

yaitu: amoral dan immoral. Dua kata ini seringkali dipahami 

secara tumpang tindih. Untuk memperjelasnya, mari lihat 

pengertiannya sebagai berikut: 

1. Menurut Collins (Dictionary.com, 2014), jika seseorang 

digambarkan dengan kata amoral, berarti perilaku 

orang itu tidak disukai karena perilakunya tidak 

menunjukkan dia peduli terhadap yang mana yang 

benar dan mana yang salah. 

2. Menurut Cambridge (2015), berarti telepas dari 

prinsip-prinsip moral, sehingga seseorang yang amoral 

adalah seseorang yang tidak menunjukkan sensitifitas 

moral tertentu melainkan mengandalkan insting untuk 

bertahan. 

3. Sedang Merriam-Webster Dictionary (2014), 

menyebut amoral sebagai perilaku yang tidak 

berhubungan dengan perilaku moral atau immoral. 

Contoh, sains secara penuh adalah amoral. 

Pertanyaannya, manakah di antara dua kata itu yang 

menjadi lawan kata moral? Jawabannya bukan amoral 

melainkan immoral. Immoral berarti hal atau perilaku yang 

melawan nilai moral (not conforming to accepted standards 

of morality). Merriem-Webster mendefinisikan dengan 

conflicting with generally or traditionally held moral 

principles (berseberangan dengan prinsip-prinsip moral 

baik umum maupun tradisional).  

Dengan demikian tindakan melanggar nilai moral 

disebut immoral, bukan amoral. Amoral perilaku umum 
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yang terlepas dari nilai moral seperti duduk di pinggir jalan. 

Tidak ada pelanggaran moral dari perilaku duduk di pinggir 

jalan kecuali di pinggir jalan itu ada peringatan yang 

melarang orang untuk duduk di pinggir jalan. 

Uraian konsep ini penting mengingat seringkali 

muncul penilaian suatu perilaku sebagai perilaku amoral, 

padahal yang dimaksud adalah perilaku immoral. Misalnya 

seseorang merekam video syur lalu membagi video itu ke 

media sosial. Kegiatan membagi video itu sendiri adalah 

amoral, dalam pengertian tidak terdapat nilai moral yang 

dilanggar. Immoralitas perilaku muncul dari video yang 

diunggah karena kontennya melanggar norma umum. 

Kita menemukan nilai baru, yaitu norma. Norma 

disadur dari bahasa Inggris, norm yang berarti sesuatu yang 

biasa, tipikal, atau standar (Lexico, 2019). Norma adalah 

nilai yang ditarik dari apa yang bisa dan apa yang tidak bisa 

menurut masyarakat. Hukum adalah pengejewantahannya 

sehingga pelanggaran terhadap norma sama dengan 

pelanggaran terhadap hukum.  

C. Persoalan Etika dan Moral dalam Sistem Informasi 

Tidak tersangkal komputer dalam beberapa dekade 

terakhir telah merubah cara hidup manusia secara luar 

biasa. Mulai dari cara berbisnis, berbelanja, mencari berita, 

menikmati musik, mencari referensi, menyimpan catatan 

dan mengolah data. Disadari atau tidak, perubahan itu 

memengaruhi pola kerja, corak privasi, dan bahkan 

meredefinisi kebebasan kita. 

Dengan komputer, tidak terhitung jumlah inovasi 

terpraktekkan, mulai dari terobosan menakjubkan dalam 

bidang matematika dan sains, atau terobosan dalam mencari 

jalan keluar saat terjebak macet, kita menikmatinya setiap 
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membutuhkannya. Saking maju teknologi, generasi baru 

terus muncul dan pertanyaan-pertanyaan baru juga terus 

menanyakan definisi privasi, kepemilikan hak intelektual, 

tanggung jawab professional, keandalan komputer, 

kejahatan siber, pencurian perangkat, virus, dsb. 

Pertanyaan-pertanyaan yang menjadi lahan garapan etika 

terapan. 

Etika terapan sejauh ini belum mampu menjawab 

secara memuaskan pertanyaan-pertanyaan mendasar di 

atas. Diperlukan terobosan pemikiran moral dan teori etika 

yang paralel dengan kecepatan teknologi (Leslie Regan 

Shade, 1999). Mengutif Walter Maner, Floridi mengurai 

sekurangnya empat masalah etik tersebut ke dalam empat 

kategori: 

1. Tidak semua permasalahan etik mendasar teknologi 

dapat dijawab dengan etika tradisional, misalnya aspek 

privasi yang dapat diakses secara digital, seperti video 

koleksi pribadi namun bocor dan dapat diakses publik; 

2. Permasalahan etik biasa yang dipindahkan ke dalam 

sistem analog sehingga menjadi permasalahan etika 

serius dan kompleks, seperti kriteria pemilikan 

keaslian suatu gambar atau tulisan yang telah 

dipublikasi secara digital. Sangat mungkin pengunggah 

gambar bukan pemilik sesungguhnya sehingga 

menimbulkan sengketa pemilikan.  

3. Teknologi menciptakan masalah baru yang benar-

benar tidak dikenali sebelumnya, semisal bagaimana 

komputer dapat disimulasi sehingga menciptakan 

perang atau strategi keputusan yang melibatkan 

intervensi banyak pihak; 

4. Dalam beberapa kasus, teknologi baru mungkin 

meringankan suatu permasalahan moral. Sebagai 
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contoh, sangat mungkin seorang analis mampu 

merancang suatu proyeksi yang akurat sehingga 

konsekuensi peristiwa masa lalu kemungkinan dapat 

dibatalkan oleh proyek itu.  

Empat kategori permasalahan di atas yang melatari 

mengapa kode etik informasi sulit diformalkan untuk 

menjawab semua permasalahan yang ditimbulkan 

penggunaan teknologi digital. Empat kategori permasalahan 

ini pula yang mendorong studi atas etika informasi dan 

komputer mendapat perhatian serius dalam beberapa tahun 

terakhir.  

Menurut Moor (Floridi, 2009), etika komputer adalah 

analisis atas dampak alamiah dan sosial atas penggunaan 

dan justifikasi kebijakan etik penggunaan teknologi 

komputer. Definisi ini menunjukkan bahwa area cakupan 

etiknya meliputi penggunaan perangkat serta kebijakan 

yang menjadi dasar penggunaannya. Dengan definisi ini, 

konsep etika informasi menjadi label umum dalam 

mendiskusikan berbagai isu terkait informasi, baik 

menyangkut ketahanan, keampuhan, mutu, dan 

penggunaannya.  

Definisi ini juga membantu disiplin lain untuk 

membuat batasan etiknya secara partikular termasuk etika 

bisnis, etika medis, sains komputer, filsafat informasi, 

epistemologi sosial studi ICT, serta sains perpustakaan dan 

informasi, yang memanfaatkan teknologi informasi dan 

komunikasi sebagai basis kerjanya (Himma & Tavani, 2009). 

Kita mulai dengan konsep privasi. Dalam bahasa 

Inggris, privacy berarti keadaan seseorang yang bebas dari 

campur tangan orang lain. Juga semakna dengan secrecacy 

atau sirriyãt dalam bahasa Arab, yang berarti kerahasiaan 

yang dimiliki seseorang untuk tidak diketahui oleh orang 
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lain (Dictionary.com, 2014). Meski memiliki persamaan, 

namun keduanya berbeda dari sisi tujuan. Kerahasiaan 

bertujuan menyembunyikan sesuatu sedang privasi 

bertujuan agar tidak mendapat gangguan. 

Terminologi privasi dengan demikian terkait dengan 

kehidupan individu atau sekelompok orang yang enggan 

untuk diganggu atau diawasi oleh orang atau kelompok 

orang lain. Keengganan diganggu menunjukkan aspek 

privasi mengandung kemampuan individu untuk 

mengontrol dan memilih interkasi yang diinginkan 

(Rapoport, 2000).  

Privasi secara umum dapat dibedakan ke dalam empat 

bentuk yang berbeda: fisik (physical), keputusan 

(decisional), psikologis (psychological), dan informasional 

(informational) (Himma & Tavani, 2009). Privasi dalam 

bentuk fisik adalah bentuk privasi yang mencegah seseorang 

yang tidak dikehendaki untuk mencapai suatu ruang, waktu, 

dan suatu pemilikan. Pelanggaran atas privasi fisik misalnya 

menggunakan suatu perangkat orang lain tanpa seizin 

pemiliknya. Termasuk pula dalam bentuk ini memviralkan 

sesuatu yang menunjukkan sebagian atau keseluruhan fisik 

seseorang tanpa persetujuan bersangkutan. 

Bentuk privasi keputusan atau decisional adalah 

pembatasan yang diputuskan oleh suatu produk hukum 

yang melindungi hak individu atau kelompok tertentu di 

dalam masyarakat (Kent & Millett, 2003). Yang masuk dalam 

kategori ini misalnya keputusan cerai perkawinan. Dua 

orang yang dinyatakan bercerai oleh pengadilan dengan 

sendirinya kehilangan hak atas lainnya sehingga apabila satu 

atau kedua pihak melanggar keputusan itu adalah bentuk 

pelanggaran privasi. Contoh lain adalah hak-hak personal 

yang tidak boleh dirampas oleh negara karena dilindungi 
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oleh undang-undang sipil. Dalam arti lain, privasi keputusan 

lebih bersifat otonomi personal. 

Privasi psikologis barkaitan dengan perlindungan 

privasi dari perilaku tidak menyenangkan. Bentuk privasi ini 

bermula dari etika penghargaan terhadap hak-hak privat 

pasien yang sedang dalam penanganan medis lalu 

berkembang menjadi bentuk perlindungan umum hak 

individu untuk tidak dilecehkan atau disudutkan secara 

komunikasi. 

Bentuk terakhir adalah privasi informasional, yaitu 

bentuk perlindungan atas hak informasi yang dimiliki 

seseorang. Bentuk pelanggaran atas hak privat seperti ini 

yang banyak ditemukan, misalnya penggunaan ID orang lain, 

pencurian akun, pengambilan data pribadi melalui internet, 

dan sebagainya.  

Permasalahan etika berikutnya adalah anonimitas 

online. Pada dasarnya anonimitas mengacu kepada 

penyembunyian identitas untuk maksud tertentu. Disebut 

juga dengan istilah unnamed atau namelessness yang biasa 

dilakukan untuk melacak karya lama seperti sastra dan 

musik. Pemilik karya yang tidak terlacak disebut “anonim”, 

atau dalam karya musik disebut “no name” yang disingkat 

NN.   

Motif anonimitas bisa beragam, bisa positif bisa 

negatif. Motif positif seringkali dilakukan karena alasan 

kebebasan berekspresi dan mengungkapkan pendapat. 

Dengan anonimiti, seseorang akan terhindar dari tekanan 

bahkan kekerasan karena pendapat dan pikirannya. 

Permasalahan etiknya oleh karena anonimitas karena motif 

ini membuat ide dan gagasan yang disebarkannya menjadi 

tidak bertanggungjawab. Selain alasan menghindari 
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kekerasan itu, di antaranya juga untuk menghindari 

publisitas. 

Di antaranya juga negatif, misalnya penyebaran ujaran 

kebencian tanpa identitas sehingga tidak dapat diusut 

muasalnya. Aktifitas kriminal atau dikenal dengan istilah 

cyber crime juga banyak yang dilakukan secara anonimiti 

yang dimaksudkan untuk sembunyi dari pelacakan sehingga 

sulit dan bahkan tidak dapat dikenali. Jadi seperti seseorang 

yang berada di tengah kerumunan orang yang tidak 

mengenal satu sama lainnya, ia tersamar.    

Tentu saja banyak praktek anonimitas, sebagian 

merugikan orang lain jika isi pesan yang disampaikannya 

adalah kebohongan. Merugikan selain berarti membuat 

orang yang membacanya menerima berita tidak benar, juga 

bisa menyeretnya menjadi terpidana jika ikut menyebarkan 

tulisan itu. Banyak contoh konkrit yang menyeret seseorang 

dipidana karena ikut menyebar berita tidak benar (fake) 

padahal dia bukanlah pembuat orisinil pesan itu. 

Permasalahan etik lainnya muncul dari produk sistem 

informasi. Penggunaan TIK secara luas sedikit banyaknya 

memunculkan isu-isu etik baru terkait pembuatan, dan 

penyebaran informasi terutama saat akses online sudah 

dapat diakses oleh khalayak masyarakat dengan mudah dan 

murah. Akses itu semakin mudah dengan tersedianya 

peralatan digital yang berkembang seiring pesatnya 

teknologi aplikasi seperti gawai dan laptop yang mudah 

dibawa kemana-mana. Pesannya dengan demikian semakin 

dekat sehingga dengan sendirinya menjadi objek evaluasi 

dan moral yang cukup kompleks. 

Asosiasi Penyelenggara jasa Internet Indonesia (APJII) 

melansir hasil survey penetrasi pengguna internet 

berdasarkan usia tahun 2018, hasilnya menunjukkan 
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kelompok umur 15 sampai 19 tahun adalah kelompok 

pengakses internet paling tinggi, mencapai 91%. Disusul 

kelompok usia 20 sampai 24 tahun dengan persentasi 88,5. 

Berturut-turut kemudian kelompok usia hingga 39 tahun. 

Menariknya, kelompok usia 10 sampai dengan 14 tahun 

memiliki persentase pengguna internet lebih tinggi 15% 

dibandingkan kelompok usia 40 sampai 44 tahun, dan 

sedikit lebih rendah 2% dari kelompok usia 35 sampai 39 

tahun. 

Terkait konten internet yang paling banyak dikunjungi 

didominasi oleh facebook sebesar 50,7%, disusul instagram 

17,8%, dan youtube 15,1%. Selebihnya masing-masing di 

bawah 2%. Pengguna facebook didominasi populasi berusia 

antara 13 sampai dengan 29 tahun yang mencapai 77%. 

Survey lain menunjukkan penggunaan hasil bajakan 

perangkat lunak di semua negara masih sangat tinggi. 

Business Software Alliance (BSA) pada tahun 2017 

menemukan 15 persen pengguna komputer di Amerika 

Serikat menggunakan software bajakan. Sementara 

pengguna software bajakan di Jepang lebih tinggi 1 persen. 

Namun, di Venezuela, penggunanya jauh lebih besar 

menghampiri 90 persen. Berturut-turut di bawahnya 

terdapat Indonesia dan Pakistan dengan angka menyentuh 

hingga 83 persen.  

Secara kasat mata, dalam konteks etika dapat 

dikatakan bahwa masayarakat Amerika Serikat dan Jepang 

dalam berkomputer memiliki etika jauh lebih baik dari 

Venezuela, Indonesia, dan Pakistan. Namun catatan lain 

menyebutkan bahwa budaya senang berbagai pada bangsa-

bangsa ini turut mempengaruhi perilaku masyarakat 

termasuk pengguna komputer.   
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Penggunaan luas perangkat bajakan hanyalah salah 

satu isu etika penggunaan komputer. Etika komputer telah 

dibicarakan sejak masa-masa awal penemuannya di tahun 

1940-an. Adalah Wienar, seorang guru besar yang 

mengembangkan senjata anti pesawat yang memiliki presisi 

tembak hebat dalam menjatuhkan pesawat yang lewat di 

atasnya. Kemajuan capaian teknologi meriam itu, 

membuatnya tertarik pada aspek-aspek etik dan 

meramalkan akan munculnya suatu revolusi sosial yang 

didorong penggunaan teknologi informasi yang masif di 

masa mendatang. Ramalan itu dituliskannya dalam buku 

Cybernetics: Control and Communication in the Animal and 

Machine. 

Beberapa bentuk kejahatan yang memanfaatkan 

teknologi informasi dan komunikasi yang popular, antara 

lain: 

1. Kejahatan komputer atau cyber crime, adalah aktifitas 

berseberangan hukum dengan memanfaatkan 

keunggulan perangkat komputer, dipakai sebagai 

sarana, alat dan atau objek untuk tujuan tertentu 

dengan merugikan orang lain.  

2. Akses tidak sah ke dalam system dan layanan 

komputer tanpa izin pemilik sistem jaringan komputer. 

3. Penyebaran konten illegal atau illegal contents, 

merupakan bentuk kejahatan yang dilakukan 

menyebar data atau informasi yang tidak benar melalui 

internet.  

4. Pemalsuan data atau data forgery, yaitu kejahatan yang 

dilakukan dengan cara memalsukan data pada 

dokumen-dokumen penting yang tersimpan melalui 

internet. 
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5. Spionase saiber atau cyber espionage, yaitu kegiatan 

yang memanfaatkan jaringan internet untuk memata-

matai pihak lain yang dilakukan dengan cara 

melakukan penetrasi ke dalam sistem jaringan 

komputer korbannya.  

6. Sabotase saiber dan eksorsi atau cyber sabotage and 

extortion, adalah tindakan kriminal dengan 

menganggu, merusak atau menghancurkan suatu data, 

atau program dan atau sistem jaringan komputer yang 

terhubung internet. 

7. Perampasan hak intelektual atau offense against 

intellectual property, adalah bentuk kriminal dengan 

cara mengambil atau merampas secara tidak sah suatu 

hak atas kekayaan intelektual pihak lain di internet. 

8. Pelanggaran atas privasi atau infringements of privacy, 

adalah bentuk kejahatan terhadap informasi privat dan 

rahasia. Modus kejahatan ini biasanya menyasar 

formulir data pribadi yang tersimpan secara elektronik 

seperti nomor kartu kredit, nomor PIN ATM, dan 

sebagainya.  

Etika informasi mencakup standar etis dan kode moral 

yang mengatur perilaku pada proses penciptaan, 

pengorganisasian, pemancaran, dan penggunaan sistem 

informasi (Leslie Regan Shade, 1999). Hukum adalah 

peraturan perilaku formal yang bersifat memaksa yang 

dijalankan dan dimonitor penegakannya oleh otoritas 

berdaulat di suatu wilayah. Sejauh ini formalisasi etika 

informasi ke dalam suatu rumusan belum menyentuh 

keseluruhan aspek etika informasi dan komputer. Karena 

itu, secara manajerial penegakan etika di lembaga didorong 

melalui suatu program etika, yaitu suatu sistem yang 

meliputi berbagai aktivitas yang dirancang agar pegawai dan 
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karyawan menyatakan komitmen etik, misalnya melalui 

suatu fakta integritas.  

Komitmen etik tersebut disosialisasi dengan 

bermacam cara, melalui selebaran atau disampaikan dalam 

pertemuan terutama saat orientasi bagi pegawai baru 

dilaksanakan. Contoh lainnya adalah audit etika, dimana 

sesorang auditur internal bersama manajer lembaga 

mempelajari efektifitas implementasi komitmen etik secara 

terprogram. Audit etika diyakini lebih efisien karena 

disampaikan secara otomatis misalnya melalui notifikasi 

sistem. Sejauh ini, semakin banyak lembaga yang merancang 

kode etika mereka sendiri.  

Menggabungkan diri ke dalam suatu asosiasi juga 

dianggap efektif untuk mekanisme audit etika. Seorang 

profesional IT yang tergabung di dalam organisasi profesi 

akan diikat dengan komitmen pelayanan yang baik, 

termasuk melayani klien berdasar pada akses yang adil dan 

setara. Akses yang adil dan setara adalah hak klien yang 

harus dipenuhi oleh seorang professional. Kewajiban bagi 

profesional untuk memastikan hak privasi klien terpenuhi 

termasuk dalam melaksanakan kewajibannya itu tidak 

merugikan pihak lain. Selain itu, seorang professional juga 

diikat untuk tunduk pada tata aturan umum termasuk 

regulasi yang berlaku di dalam suatu negara, bertindak 

dengan kompetensi yang dimilikinya, jujur, diskrit, dan setia 

(Weckert, 2017).  

Kode etik khusus instansi, banyak instansi telah 

merancang kode etika mereka sendiri. Kadang-kadang kode 

ini diadaptasi dari kode etik dari organisasi 

sejenis.  Hubungan antara pimpinan dengan instansi 

merupakan dasar budaya etika. Jika instansi harus etis, maka 
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manajemen puncak adalah pionernya sehingga bisa 

diteladani oleh semua karyawan. 

Di antara lembaga-lembaga di dunia yang telah 

memiliki kode etik khusus adalah, antara lain: British 

Computer Society (BCS) code of practice and code of 

conduct; The Data Processing Management Association 

(DPMA) code of ethics; IEEE code of ethics; ACM code of 

ethics and professional conduct (Leslie Regan Shade, 1999).  

ACM code of ethics and professional conduct adalah 

kode etik khusus yang banyak mendapat penghargaan. Di 

antara pernyataan etiknya, terhadap klien mereka 

berkomitmen untuk berkontribusi kepada pengembangan 

masyarakat dan tatanan kemanusiaan yang baik; 

menghindari hal yang membahayakan orang lain; jujur dan 

terpercaya; adil dan tidak diskriminatif; menghormati hak 

milik orang lain; menghormati hak pemilikan atas karya 

intelektual; menghormati privasi; dan menghormati 

kerahasiaan. Terhadap anggotanya, secara etik didorong 

untuk senantiasa berusaha mencapai kualitas tertinggi 

(highest quality) pada hasil pekerjaannya; memahami 

regulasi hukum terkait pekerjaannya; menghormati kontrak 

dan kesepakatan; berusaha memperbaiki pemahaman 

publik akan kegiatan berkomputer dan konsekuensi 

penggunaannya; hanya mengakses sumber daya komputer 

hanya jika aksesnya terotorisasi sebagai reaksi terhadap 

aktifitas hacking (Leslie Regan Shade, 1999). 

Di Indonesia sendiri, etika dan moral informasi dan 

teknologi komunikasi diatur melalui Undang-Undang Nomor 

11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. 

Asas penyelenggaran informasi dan transaksi elektronik di 

Indonesia ditegaskan pada pasal (3), yang berbunyi, 

“Pemanfaatan teknologi informasi dan transaksi elektronik 
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dilaksanakan berdasarkan asas kepastian hukum, manfaat, 

kehati-hatian, itikad baik dan kebebasan memilih teknologi 

atau netral teknologi. 

D. Etika dalam Pemanfaatan Teknologi Informasi dalam 

Organisasi Pendidikan 

Dunia pendidikan adalah dunia yang sarat nilai. 

Pernyataan ini tidak berlebihan mengingat fungsi dan peran 

pendidikan sebagai agen penjaga nilai (values guard agent) 

kultural bermasyarakat. 

Meskipun demikian, adalah juga penting untuk 

merumuskan kode etik pengelolaan SIM di dunia 

pendidikan. Tentu saja tidak hanya dalam lingkup sekolah, 

tetapi mencakup tiga lingkungan pendidikan yang telah 

dibahas sebelumnya, yaitu lingkungan pendidikan formal 

seperti sekolah, informal yaitu lingkungan bermain atau 

rumah tangga, serta non-formal seperti tempat kursus. 

SIM yang diimplementasi sebagai platform layanan 

pendidikan formal sejauh ini telah berjalan efektif, melalui 

Data Pokok Pendidikan yang disingkat DAPODIK pada 

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan serta Education 

Management Information System yang disingkat EMIS yang 

dikelola oleh Kementerian Agama. Kedua sistem telah 

digunakan untuk memberi layanan informasi pendidikan 

kepada masyarakat terkait data pokok pendidikan, meliputi 

sekolah, sarana dan prasarana, pendidik dan tenaga 

pendidik, peserta didik dan proses pembelajaran di dalam 

rombongan belajar. Selain sebagai informasi kepada 

masyarakat, kedua aplikasi penjaring data ini juga menjadi 

sumber data sekolah yang memperoleh bantuan pemerintah.  

Sistem informasi persekolahan di atas bukan tanpa 

masalah. Mulai dari permasalahan sinkronisasi antara 



Sistem Informasi Manajemen 

 

137 
 

perangkat, pengguna akun yang berganti, up dating data, 

verifikasi dan validasi peserta didik, akun rangkap, problem 

authentifikasi, sampai modifikasi database secara tidak sah 

oleh pihak tertentu. Di antara permasalahan itu 

mengandung problem etika serius. Sebagai contoh akun 

rangkap operator yang juga adalah tenaga pendidik atau 

tenaga kependidikan. Jawaban sekolah jika ditanya perihal 

ini beragam, misalnya sekolah kesulitan menemukan orang 

yang sesuai, sulit mencari orang terpercaya, petugas 

sebelumnya adalah operator juga, dan seterusnya.  

Apapun persoalannya, yang pasti sekolah tidak 

memiliki sistem etik sehingga permasalahan pengelolaan 

sistem penyelesaiannya dijawab dengan permasalahan lain 

yang juga berimplikasi kepada operasional sistem. Untuk 

keluar dari siklus permasalahan itu, sebaiknya lembaga 

pendidikan mengorganisir etika pengelolaan sistem dengan 

memperhatikan aspek-aspek berikut: 

a. Membangun pemahaman yang sama di antara warga 

sekolah akan rumusan etika kelembagaan setelah 

disepakati; 

b. Program etika sistem informasi dirancang sebagai 

wadah bagi manajemen dan stakeholder lain untuk 

memonitoring pelaksanaan program pendidikan on the 

track bagi pencapaian tujuan lembaga; dan 

c. Rumusan kode etik lembaga memperhatikan budaya 

kerja kelembagaan tanpa mengabaikan regulasi umum 

di bidang pendidikan. 

Setelah rumusan etika SIM diputuskan, tugas pimpinan 

untuk mensosialisasi hasilnya untuk memastikan bahwa 

konsep yang diputuskan sampai kepada semua unit 

organisasi pada semua tingkatan serta menyentuh semua 

pegawai tanpa kecuali.  
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Dalam penerapannya, etika SIM dicapai melalui 

metode berlapis, yaitu: bentuk pernyataan tekad atau 

komitmen, program etika, dan kode etik khusus yang 

menjadi kebutuhan lembaga. Komitmen berupa pernyataan 

ringkas tentang dukungan atas penegakan dan 

penghormatan terhadap sistem nilai yang telah disepakati 

bersama. Tujuannya untuk memaklumatkan kepada 

khalayak baik di dalam maupun di luar instansi mengenai 

tata nilai yang diberlakukan berupa kode etik khusus. 

Penerapan kode etik khusus pada lembaga sekolah 

dapat berupa standard operasional prosedur yang 

dipedomani sebagai mekanisme terutama mendeskripsikan 

tugas-tugas administratif. Dalam pengamatan penulis, 

prosedur kerja yang tidak jelas berimplikasi kepada otoritas 

personal dalam mengambil keputusan seperti tergambar 

dalam permasalahan umum di sekolah sebelumnya. 

Misalnya, permasalahan akun ganda disebabkan mekanisme 

penggantian operator sekolah yang tidak dirumuskan hingga 

ke tahap mutasi dari akun lama ke akun baru.  
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