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SAMBUTAN REKTOR 

UIN ALAUDDIN MAKASSAR 
 

  

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 “Profesionalisme Guru Di Masa Pandemi” 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, sebab 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 

produktifitas melahirkan karya referensi dan karya akademik 

harus tetap digalakkan dan disupport 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 
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kepemimpinan yang baik, keuletan, sikap akomodatif dan kolektif 

yang mampu mendorong peningkatan kapasitas dan kreatifitas 

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. Amin... 

 

 

Makassar, 17 Agustus 2020 

 

 

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

 

Alhamdulillah, penulisan buku ini dapat dirampungkan 

sehingga sampai ke tangan pembaca yang budiman. 
Kehadiran buku ini dimaksudkan untuk melengkapi literatur 
yang dapat dijadikan sebagai rujukan bagi para profesi guru. 
Meskipun buku ini dimaksudkan untuk para profesi guru, 
namun tidak menutup kemungkinan buku ini juga dapat 

digunakan di luar profesi guru ataupun masyarakat luas pada 
umumnya. 

Sekecil apa pun sumbangan yang diberikan, mudah-
mudahan buku ini tetap berarti untuk memperkaya khazanah 

ilmu pengetahuan. Siapa tahu buku ini dapat dijadikan 

sebagai acuan teoritis dalam mengkaji lebih jauh 
permasalahan yang berkaitan dengan profesi guru yang 
selama ini menjadi kajian menarik di dunia pendidikan.  

Penghargaan yang amat tinggi dan ucapan terima kasih 
saya kepada semua pihak yang telah ikut membantu sampai 

buku ini siap dan dicetak, khususnya penerbit yang telah 
menerbitkan buku ini. 

Pada akhirnya sebagai sebuah karya, tentu masih banyak 

kelemahan dan kekurangannya. Karena itu, saya dengan tulus 
menerima kritik dan saran yang bersifat konstruktif dari 

pembaca. Saya juga berharap semoga buku ini bermanfaat 
bagi perkembangan ilmu pengetahuan khususnya bagi 
profesi guru. 

 

Makassar, Agustus 2020 

Penulis 

 

 

Yuspiani 
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PENDAHULUAN 

 

Kualitas layanan dan hasil pendidikan ditentukan oleh 

peran strategis seorang guru, salah satu bentuk layanan 
tersebut adalah peningkatan kualitas sumber daya manusia 
yang dibutuhkan masyarakat. Oleh karena itu, pemerintah 
telah mengamanatkannya dalam undang-undang nomor 14 
tahun 2005 tentang guru dan dosen sebagai upaya pengakuan 

dan penghargaan terhadap guru dan dosen.   

Jika pemerintah telah memberikan pengakuan dan 
penghargaan terhadap guru, maka guru haruslah selalu siap 

untuk beradaptasi dengan perkembangan ilmu pengetahuan 
dan teknologi serta berbagai situasi dan peristiwa yang selalu 

mengalami perubahan dan ketidakpastian. Salah satu situasi 
dan peristiwa yang dihadapi saat ini adalah penyebaran covid 
19. 

Penyebaran covid 19 dapat dikategorikan sebagai situasi 
dan peristiwa baru yang oleh World Healt Organization 
(WHO) menetapkannya sebagai pandemi. Dilansir dalam 
salah satu website berita online lewat kepala WHO Tedros 
Adhanom Ghebreyesus mengatakan telah ada 114 ribu orang 

yang terinfeksi virus covid 19 di seluruh dunia. Maka dari itu 
ia menyebutkan covid 19 sebagai ancaman pandemi.1 

Guna merespons hal tersebut di atas, Presiden Jokowi 
lewat keterangan pers di Istana Kepresidenan Bogos yang 
digelar pada hari minggu 15 Maret 2020 menyampaikan 
himbauan kepada seluruh masyarakat Indonesia, “Dengan 
kondisi ini saatnya kita kerja dari rumah, belajar dari rumah, 

dan ibadah dirumah”. Dengan adanya arahan tersebut, 
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan menerbitkan Surat 

Edaran Nomor 4 Tahun 2020 tanggal 24 Maret 2020 Tentang 

                                                             

1https://news.detik.com/berita/d-4935658/ini-arti-pandemi-yang-who-
tetapkan-untuk-virus-corona yang diakses tanggal 26 Juni 2020 

https://news.detik.com/berita/d-4935658/ini-arti-pandemi-yang-who-tetapkan-untuk-virus-corona
https://news.detik.com/berita/d-4935658/ini-arti-pandemi-yang-who-tetapkan-untuk-virus-corona


2 
 

Pelaksanaan Kebijakan Pendidikan Dalam Masa Darurat 
Penyebaran Covid 19. Adapun isi surat tersebut sebagai 
berikut yaitu: 

 

1. Ujian Nasional (UN) dengan ketentuan sebagai berikut: 

a. UN Tahun 2020 dibatalkan, termasuk uji kompetensi 
keahlian 2020 bagi Sekolah Menengah Kejuruan. 

b. Dengan dibatalkannya UN Tahun 2020 maka 
keikutsertaan UN tidak menjadi syarat kelulusan 
atau seleksi masuk jenjang pendidikan yang lebih 
tinggi. 

c. Dengan dibatalkannya UN Tahun 2020 maka proses 

penyetaraan bagi lulusan program paket A, program 
paket B dan program paket C akan ditentukan 
kemudian. 

2. Proses belajar dari rumah dilaksanakan dengan 
ketentuan sebagai berikut: 

a. Belajar dari rumah melalui pembelajaran 
daring/jarak jauh dilaksanakan untuk memberikan 
pengalaman belajar yang bermakna bagi siswa, tanpa 

terbebani tuntutan menuntaskan seluruh capaian 
kurikulum untuk kenaikan kelas maupun kelulusan. 

b. Belajar dari rumah dapat difokuskan pada 
pendidikan kecakapan hidup antara lain mengenai 
pandemi covid 19. 

c. Aktivitas dan tugas pembelajaran belajar dari rumah 
dapat bervariasi antar siswa, sesuai minat dan 

kondisi masing-masing, termasuk 
mempertimbangkan kesenjangan akses/fasilitas 
belajar dari rumah. 

d. Bukti atau produk aktivitas belajar dari rumah diberi 

umpan balik yang bersifat kualitatif dan berguna dari 
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guru, tanpa diharuskan memberi skor atau nilai 
kuantitatif. 

3. Ujian sekolah untuk kelulusan dilaksanakan dengan 

ketentuan sebagai berikut: 

a. Ujian sekolah untuk kelulusan dalam bentuk tes yang 
mengumpulkan siswa tidak boleh dilakukan, kecuali 
yang telah dilaksanakan sebelum terbitnya surat 
edaran ini. 

b. Ujian sekolah dapat dilakukan dalam bentuk 
portofolio nilai rapor dan prestasi yang diperoleh 
sebelumnya, penugasan, tes daring dan/atau bentuk 
asesmen jarak jauh lainnya. 

c. Ujian sekolah dirancang untuk mendorong aktivitas 

belajar yang bermakna, dan tidak perlu mengukur 
ketuntasan capaian kurikulum secara menyeluruh. 

d. Sekolah yang telah melaksanakan Ujian Sekolah 
dapat menggunakan nilai Ujian Sekolah untuk 
menentukan kelulusan siswa. Bagi sekolah yang 

belum melaksanakan Ujian Sekolah berlaku 
ketentuan sebagai berikut: 

1) Kelulusan Sekolah Dasar (SD) sederajat 

ditentukan berdasarkan nilai lima semester 

terakhir (kelas 4, kelas 5, dan kelas 6 semester 
gasal). Nilai semester genap kelas 6 dapat 
digunakan sebagai tambahan nilai kelulusan. 

2) Kelulusan Sekolah Menengah Pertama (SMP) 
sederajat dan Sekolah Menengah Atas (SMA) 

sederajat ditentukan berdasarkan nilai lima 
semester terakhir. Nilai semester genap kelas 9 

dan kelas 12 dapat digunakan sebagai bahan 
nilai kelulusan. Dan. 

3) Kelulusan Sekolah Menegah Kejuruan (SMK) 

sederajat ditentukan berdasarkan nilai rapor, 
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praktik kerja lapangan, portofolio dan nilai 
praktik selama lima semester terakhir. Nilai 
semester genap tahun terakhir dapat digunakan 
sebagai tambahan nilai kelulusan. 

4. Kenaikan kelas dilaksanakan dengan ketentuan sebagai 
berikut: 

a. Ujian akhir semester untuk kenaikan kelas dalam 
bentuk tes yang mengumpulkan siswa tidak boleh 

dilakukan, kecuali yang telah dilaksanakan sebelum 
terbitnya surat edaran. 

b. Ujian akhir semester untuk kenaikan kelas dapat 
dilakukan dalam bentuk portofolio nilai rapor dan 

prestasi yang diperoleh sebelumnya, penugasan, tes 

daring, dan/atau bentuk asesmen jarak jauh lainnya. 

c. Ujian akhir semester untuk kenaikan kelas dirancang 
untuk mendorong aktivitas belajar yang bermakna, 
dan tidak perlu mengukur ketentuan capaian 
kurikulum secara menyeluruh. 

5. Penerimaan peserta didik baru (PPDB) dilaksanakan 
dengan ketentuan sebagai berikut: 

a. Dinas Pendidikan dan sekolah diminta menyiapkan 

mekanisme PPDB yang mengikuti protokol 

kesehatan untuk mencegah penyebaran Covid 19, 
termasuk mencegah berkumpulnya siswa dan orang 
tua secara fisik di sekolah. 

b. PPDB pada Jalur Prestasi dilaksanakan berdasarkan: 

1) Akumulasi nilai rapor ditentukan berdasarkan 

nilai lima semester terakhir dan/atau. 

2) Prestasi akademik dan non-akademik di luar 
rapor sekolah. 

c. Pusat Data dan Informasi (Pusdatin) Kementerian 

Pendidikan dan Kebudayaan menyediakan bantuan 
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teknis bagi daerah yang memerlukan mekanisme 
PPDB daring. 

6. Dana Bantuan Operasional Sekolah atau Bantuan 

Operasional Pendidikan dapat digunakan untuk 
pengadaan barang sesuai dengan kebutuhan sekolah 
termasuk untuk membiayai keperluan dalam 
pencegahan pandemi covid 19 seperti penyedia alat 
kebersihan, hand sanitizer, disinfectant dan masker bagi 
warga sekolah serta untuk membiayai pembelajaran 

daring/jarak jauh.2  

Pada poin ke dua tersebut di atas menjelaskan proses 
belajar yang dilakukan dari rumah, sehingga mempengaruhi 
jenis media pembelajaran seperti apa yang akan digunakan 

oleh guru. Menurut Hamalik, pemakian media pengajaran 

dalam proses belajar mengajar dapat membangkitkan 
keinginan dan minat baru, atau dengan kata lain dapat 
menjadikan sebuah pengalaman baru bagi penggunanya. 
Karena guru merasa termotivasi dan tertantang dengan 
kegiatan belajar yang akan dilakukan.3   

Metode pembelajaran jarak jauh dan pemilihan media 
yang dilakukan dimasa pandemi covid 19 mengharuskan 
guru untuk lebih selektif memilih media pembelajaran yang 

akan digunakan, supaya pesan benar-benar tersampaikan 
kepada siswa/siswi. Untuk memutuskan media seperti apa 

yang harus digunakan seorang guru harus 
mempertimbangkan tujuan pembelajaran, keefektifan, 
peserta didik, ketersediaan, kualitas teknik, biaya, 
fleksibilitas dan kemampuan orang yang menggunakannya. 
Jika memanfaatkan media pembelajaran yang sudah ada 
                                                             

2https://pusdiklat.kemdikbud.go.id/surat-edaran-mendikbud-no-4-
tahun-2020-tentang-pelaksanaan-kebijakan-pendidikan-dalam-masa-
darurat-penyebaran-corona-virus-disease-covid-1-9/ diakses pada tanggal 26 
Juni 2020 

3Hamalik, Media Pembelajaran, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 
2003), h. 51. 

https://pusdiklat.kemdikbud.go.id/surat-edaran-mendikbud-no-4-tahun-2020-tentang-pelaksanaan-kebijakan-pendidikan-dalam-masa-darurat-penyebaran-corona-virus-disease-covid-1-9/
https://pusdiklat.kemdikbud.go.id/surat-edaran-mendikbud-no-4-tahun-2020-tentang-pelaksanaan-kebijakan-pendidikan-dalam-masa-darurat-penyebaran-corona-virus-disease-covid-1-9/
https://pusdiklat.kemdikbud.go.id/surat-edaran-mendikbud-no-4-tahun-2020-tentang-pelaksanaan-kebijakan-pendidikan-dalam-masa-darurat-penyebaran-corona-virus-disease-covid-1-9/
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mungkin lebih mudah, namun jika menghadapi situasi 
pandemi covid 19 proses pembelajaran yang dilakukan tidak 
dapat berlangsung dalam satu ruangan serta tidak ada 
interaksi tatap muka secara langsung antara pengajar dan 

siswa/siswi. Demi menjaga penyebaran covid 19 tidak 
semakin meluas. 

Sehingga mau tidak mau pilihan media pembelajaran 
harus memanfaatkan media teknologi informasi dan 
komunikasi sekaligus membukti profesionalisme guru yang 

ada di era ini, yaitu era di mana penyebaran pandemi covid 
19 dan era revolusi industri 4.0 yang mempermudah kerja 
manusia itu sendiri. Seperti realitas lapangan yang 
menunjukkan hampir semua guru dapat mengoperasikan 
teknologi informasi dan komunikasi untuk 

menginformasikan pelajaran setiap harinya kepada siswanya 
dengan menggunakan teknologi smartphone android dan 
aplikasi Whatsapp yang terhubung dengan siswa/siswi 
bahkan terhubung juga dengan orang tua siswa.  

Meskipun masih banyak kekurangan dalam 

pengoperasiannya, khususnya pada aspek etika penggunaan 
perangkat teknologi yang berhubungan dengan konten. 
Sebab penggunaan sosial media whatsApp group di satu sisi 

sangat efektif dalam memberikan informasi pelajaran kepada 
siswa tetapi ada sebagian orang tua siswa atau sebagian guru 

yang memanfaatkannya sebagai tempat untuk 
menginformasikan atau mempromosikan produk jualannya. 
Seharusnya sebagian orang tua siswa atau guru harus 
memahami bahwa konten yang sifatnya bisnis tidak 
seharusnya di upload pada tempat yang tidak semestinya.  

Pada kasus tersebut di atas, sebenarnya, UNESCO telah 

membuat kerangka kerja kompetensi bagi guru yang 
mencantumkan kompetensi yang diperlukan oleh guru untuk 
mengintegrasikan teknologi dan komunikasi dalam kegiatan 
belajar mengajar dan praktik profesional guru. Menurut 
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UNESCO kompetensi Teknologi Informasi dan Komunikasi 
TIK dapat dikelompokkan ke dalam enam aspek yaitu: 

1. Pemahaman Teknologi Informasi dan Komunikasi 

dalam pendidikan, pada aspek tersebut diharapkan 
seorang guru dapat memahami dan mampu 
menerjemahkan kemajuan serta kecanggihan 
teknologi informasi dan komunikasi ke dalam proses 
pembelajaran. 

2. Kurikulum dan penilaian, pada aspek tersebut 
seorang guru memiliki kemampuan memanfaatkan 
teknologi informasi dan komunikasi untuk 
berpartisipasi dalam mengembangkan kurikulum, 
menciptakan lingkungan belajar, kemudian 

membentuk pengalaman belajar siswa, penilaian dan 

pengukuran, dalam memanfaatkan teknologi 
informasi dan komunikasi untuk peserta didik yang 
memiliki kebutuhan khusus. 

3. Pedagogi, pada aspek tersebut meliputi pemanfaatan 

teknologi informasi komunikasi dalam hal 
perencanaan dan penyusunan strategi pembelajaran, 
pengembangan pembelajaran aneka sumber, 
pembelajaran berbasis masalah, serta komunikasi 

dan kolaborasi. 

4. Teknologi informasi dan komunikasi pada aspek 
tersebut meliputi kompetensi guru dalam 
penggunaan piranti teknologi informasi dan 
komunikasi, baik pemanfaatan multimedia, internet, 
media audio visual untuk pembelajaran ataupun 
teknologi informasi dan komunikasi sebagai 

penunjang administrasi pembelajaran. 

5. Organisasi dan administrasi, pada aspek ini meliputi 

integrasi teknologi informasi dan komunikasi dalam 
pembelajaran, pengelolaan pembelajaran dengan 

bantuan teknologi informasi dan komunikasi, serta 
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pemahaman tentang etika dalam pemanfaatan 
teknologi informasi dan komunikasi. 

6. Pembelajaran guru profesional, pada aspek tersebut 

meliputi kemampuan guru dalam memanfaatkan 
teknologi informasi dan komunikasi untuk 
pengembangan diri, partisipasi dan kontribusi dalam 
forum profesi, serta memanfaatkan teknologi 
informasi dan komunikasi sebagai sarang riset dan 
pengembangan profesional.4 

Kesimpulan dari penjelasan UNISCO di atas menjelaskan 
kerangka kerja yang diperlukan oleh guru untuk 
mengintegrasikan teknologi informasi dan komunikasi dalam 
kegiatan belajar mengajar serta praktik profesionalisme 

guru. Dari penjelasan tersebut secara tersirat menimbulkan 

konsekuensi yaitu meningkatnya kebutuhan terhadap 
smartphone android yang diikuti dengan naiknya biaya 
khususnya akses internet. Belum lagi daerah yang tidak 
memiliki akses internet. Secara otomatis biaya yang 
dibutuhkan lebih besar untuk membangun infrastrukturnya. 

Berdasarkan pemaparan tersebut di atas, maka buku ini 
disusun dan dibuat untuk para pembaca yang khususnya para 
guru serta masyarakat luas yang tertarik dengan dunia 

pendidikan. Oleh karena itu, buku ini disusun atas lima bagian 
pokok. Pada bagian pertama diawali dengan pendahuluan. 

Selanjutnya di bagian kedua pembahasan dimulai seputar 
profesionalisme, bagaimana memahami profesionalisme, 
kemudian beberapa istilah-istilah penting yang berkaitan 
dengan profesionalisme, serta seperti apa latar belakang dan 
ciri-ciri profesionalisme, setelah terbentuk kerangka konsep 

tentang profesionalisme, kemudian pada bagian ke tiga buku 

ini ialah bagaimana seseorang membuktikan 
profesionalismenya dalam menghadapi tantangan baik itu di 

                                                             

4https://www.ybhk.or.id/artikel/kerangka-kerja-kompetensi-tik-guru-
menurut-unesco/ diakses pada tanggal 28 Juni 2020 

https://www.ybhk.or.id/artikel/kerangka-kerja-kompetensi-tik-guru-menurut-unesco/
https://www.ybhk.or.id/artikel/kerangka-kerja-kompetensi-tik-guru-menurut-unesco/
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masa pandemi covid 19 atau tantangan di era revolusi 
industri, setelah itu pada bagian ke empat, buku ini 
membahasa cita-cita dan harapan masa depan 
profesionalisme guru. Ke empat bagian dari materi kajian 

inilah yang menjadi pembahasan dalam buku ini.   
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BAB 
1 

KONSEP DASAR PROFESI 

 

 

 

A. Istilah Profesi 

Sebelum memulai pembahasan, ada beberapa istilah 
yang terlebih dahulu harus dipahami seperti istilah profesi, 
profesional, profesionalisme, profesionalitas dan 
profesionalisasi. Kelima istilah tersebut dijelaskan langsung 
oleh Sanusi dalam Muhammad Yunus, istilah profesi 
menunjuk pada pekerjaan atau jabatan yang menuntut 
keahlian, tanggung jawab dan kesetiaan dalam 
menjalankannya. Kemudian istilah profesional yang berarti 
individu yang menyandang suatu pekerjaan misalnya 
“pembunuh profesional”. Sementara istilah profesionalisasi 
salah satu tahapan yang harus dilalui untuk menjadi 
profesional memerlukan sebuah proses yang harus dilalui 
misalnya “pelatihan atau kursus”. Dan terakhir adalah istilah 
profesionalisme yang mengacu kepada sikap dan komitmen 

anggota profesi untuk bekerja berdasarkan standar dan 

menjunjung tinggi kode etik profesinya.5          

Secara etimologi istilah profesionalisme sendiri berasal 
dari bahasa inggris “profession” yang berarti pekerjaan.6 
Sehubungan dengan penjelasan tersebut Kunandar 
menambahkan bahwa profesionalisme berasal dari kata 

profesi yang memiliki arti pekerjaan yang ingin ditekuni oleh 

                                                             

5Muhammad Yunus, Pengembangan Profesionalisme Guru, (Jakarta: PT. 
Rieka Cipta, 2016), h. 26.  

6John M. Echols dan Hassan Shadili, Kamus Inggris Indonesia, (Jakarta: 
PT. Gramedia, 1996), h. 449. 
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seseorang dan kata profesi sendiri memiliki arti sebagai 
jabatan tertentu yang mewajibkan pengetahuan dan 
keterampilan khusus yang didapatkan melalui jenjang 
pendidikan secara intensif.7 

Hal senada juga dikemukakan oleh Matinis Yamin, profesi 
menurutnya adalah suatu pekerjaan yang ditekuni oleh 
seseorang yang memiliki keahlian, kemampuan, teknik dan 
prosedur berlandaskan intelektualitasnya.8 Sementara 
menurut Muhammad dalam Yunus Namsa mengatakan 

bahwa profesi adalah pekerjaan yang dilakukan dan 
memerlukan teknik tersendiri sesuai dengan prosedur ilmiah 
serta memiliki dedikasi dan cara menyikapi pekerjaan yang 
berorientasi pada pelayanan yang prima. Intinya setiap 
pekerjaan profesional memerlukan teknik serta prosedur 

yang bertumpu pada landasan intelektual yang mengacu pada 
pelayanan yang ahli.9 

Namun dalam realitasnya, pada umumnya masyarakat 
mengenal dan memahami dua istilah yaitu istilah 
profesionalisme dan istilah amatir, istilah profesionalisme 

sendiri adalah pekerjaan yang dikerjakan dengan cara yang 
baik, cekatan dan rapi kemudian hasil pekerjaan yang 
dilakukan sangatlah memuaskan sehingga mendapatkan 

uang sebagai bentuk imbalan. Sementara istilah amatir atau 
amatiran dianggap belum memiliki keterampilan dan masih 

dalam tahap melakukan magang. 
  

                                                             

7Kunandar, Guru Profesional Implementasi Kurikulum Tingkat Satuan 
Pendidikan (KTSP) dan Persiapan Menghadapi Sertifikasi Guru, (Jakarta: PT. 
Raja Grafindo Persada, 2007), h. 45.  

8Martinis Yamin, Profesionalisasi Guru dan Implementasi KTSP, (Jakarta: 
Gaung Persada Press, 2007), h. 3. 

9Namsa M. Yunus, Kiprah Baru Profesi Guru Indonesia Wawasan 
Metodologi Pengajaran Agama Islam, (Jakarta: Pustaka Mapan, 2006), h. 29.   
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Gambar 1. Ilustrasi Profesionalisme dan Amatir 

 

Stella Azasya dalam Muhammad Gailan menyebutkan 
bahwa istilah profesi dalam perspektif sosiologi adalah 
pekerjaan yang sifatnya ideal dengan menggunakan 
perangkat persyaratan sebagai sebuah acuan.10 Ia 
menambahkan bahwa secara umum masyarakat 
menggunakan tiga acuan untuk melihat profesionalisme 

seseorang, ketiga acuan tersebut adalah keahlian, komitmen 
dan keterampilan yang sesuai dengan bidang pekerjaannya.11 

Ketiga unsur tersebut pada awalnya dimulai dari 

pendidikan kemudian dikembangkan lagi melalui proses 

pengalaman, latihan atau kursus yang diikuti sehingga 
mendapatkan nilai lebih, dalam prinsip profesionalisme 
dikenal dengan istilah well educated, well trained, dan well 
paid.12     

                                                             

10Muhammad Gailan, Konsep Dasar Profesionalisme dalam Sudut 
Pandang Sosiologi, (Jakarta, PT. Gramedia, 2012), h. 43  

11Muhammad Gailan, Konsep Dasar Profesionalisme dalam Sudut 
Pandang Sosiologi, h. 44 

12Muhammad Gailan, Konsep Dasar Profesionalisme dalam Sudut 
Pandang Sosiologi, h. 45-46   
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Dalam rumusan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 
pada Bab 1 Pasal 1 ayat 4 istilah profesional adalah pekerjaan 
atau kegiatan yang dilakukan oleh seseorang dan menjadi 
sumber penghasilan kehidupan yang memerlukan keahlian, 

kemahiran atau kecakapan yang memenuhi standar mutu 
atau norma tertentu serta memerlukan pendidikan profesi.13  

Dari penjelasan di atas kesimpulan yang dapat diambil 
ialah pekerja profesional dapat menyikapi dan melaksanakan 
pekerjaannya secara profesionalisme. Sementara untuk 

menjadi profesional ada beberapa kriteria yang harus 
dipenuhi. Di antara kriteria tersebut, menurut Syafruddin 
Nurdin adalah kriteria yang harus dipenuhi sehingga dapat 
disebut sebagai profesi adapun kriteria tersebut yaitu: 

1. Profesi yang dilakukan merupakan panggilan hidup  

2. Profesi harus memiliki kecakapan dan keahlian 

3. Profesi harus menuntut pengabdian 

4. Profesi harus memiliki kecakapan diagnostik serta 
kompetensi aplikatif 

5. Profesi harus bersifat otonomi 

6. Profesi harus memiliki kode etik,  

7. Profesi harus memperlihatkan perilaku pamong dan  

8. Profesi harus memiliki rasa tanggung jawab.14  

Kemudian Ornstein dan Levine dalam Zainul Abidah juga 
menambahkan bahwa syarat dan kriteria tersebut adalah 
sebagai berikut: 

1. Melayani Masyarakat 

                                                             

13https://jdih.setneg.go.id/Produk diakses tanggal 21 Juli 2020   

14Syafruddin Nurdin, Guru Profesional, (Ciputat, PT. Ciputat, 2005), h. 
14-15. 

https://jdih.setneg.go.id/Produk
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2. Memerlukan bidang ilmu dan keterampilan tertentu di 
luar jangkauan khalayak ramai. 

3. Menggunakan hasil penelitian dan aplikasi dari teori 

praktek 

4. Memerlukan pelatihan khusus dengan waktu yang tidak 
singkat. 

5. Terkendali berdasarkan lisensi baku atau mendapat 
pengakuan bersertifikasi dari lembaga. 

6. Otonomi dalam membuat keputusan tentang ruang 
lingkup kerja tertentu. 

7. Menerima tanggung jawab terhadap keputusan yang 
diambil dan unjuk kerja yang ditampilkan yang 

berhubungan dengan layanan yang diberikan. 

8. Mempunyai komitmen terhadap jabatan klien, dengan 
penekanan terhadap layanan yang akan diberikan. 

9. Menggunakan administrator untuk memudahkan 
profesinya, relatif bebas dari supervisi dalam jabatan. 

10. Mempunyai organisasi yang diatur oleh anggota profesi 
sendiri. 

11. Mempunyai asosiasi profesi atau kelompok untuk 

mengetahui dan mengakui keberhasilan anggotanya. 

12. Mempunyai kode etik untuk menjelaskan hal-hal yang 
meragukan atau menyangsikan yang berhubungan 
dengan layanan yang diberikan. 

13. Mempunyai kadar kepercayaan yang tinggi dari publik 
dan kepercayaan diri setiap anggotanya. 

14. Mempunyai status sosial dan ekonomi yang tinggi.15 

                                                             

15Zainul Abidah, Syarat Profesi, 
https://adasada.wordpress.com/2016/10/29/syarat-profesi-menurut-
ornstein-dan-levine/ diakses pada tanggal 26 Juli 2020 

https://adasada.wordpress.com/2016/10/29/syarat-profesi-menurut-ornstein-dan-levine/
https://adasada.wordpress.com/2016/10/29/syarat-profesi-menurut-ornstein-dan-levine/
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Sementara Robert W. Richey dalam Arikunto juga 
menambahkan kriteria profesi, adapun kriteria tersebut 
adalah: 

1. Lebih mementingkan pelayanan kemanusiaan yang ideal 
dibandingkan dengan kepentingan pribadi. 

2. Seorang pekerja profesional, secara aktif memerlukan 
waktu yang panjang untuk mempelajari konsep-konsep 
serta prinsip-prinsip pengetahuan khusus yang 

mendukung keahliannya. 

3. Memiliki kualifikasi tertentu untuk memasuki profesi 
tersebut kemudian mampu mengikuti perkembangan 
dalam menunjang karier. 

4. Memiliki kode etik yang mengatur keanggotaan, tingkah 

laku sikap dan cara kerja. 

5. Membutuhkan suatu kegiatan intelektual yang tinggi. 

6. Adanya organisasi yang dapat meningkatkan standar 
pelayanan, disiplin diri dalam profesi, serta 

kesejahteraan anggotanya. 

7. Memberikan kesempatan untuk kemajuan, spesialisasi 
dan kemandirian. 

8. Memandang profesi suatu karier hidup dan menjadi 
anggota yang permanen.16 

Berdasarkan kriteria yang telah dijelaskan di atas, jika 
diperhatikan terdapat kesamaan dengan semua jenis profesi, 
menurut Lieberman dalam Muljani A Nurhadi menyebutkan 
titik kesamaan dengan semua jenis profesi secara umum 
terdapat pada tugas berat yang harus dikerjakan yaitu 

                                                             

16Arikunto, Dasar-Dasar Evaluasi Pendidikan, (Jakarta: Bumi Aksara, 
2013), h. 235. 
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memberikan pelayanan kepada masyarakat dan bukan 
semata-mata bertujuan komersial.17   

Namun dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 2004 

pasal 39 ayat 2 disebutkan bahwa guru adalah jenis pekerjaan 
profesi dan di dalam Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 
pada pasal 7 ayat 1 menyebutkan bahwa karakteristik profesi 
guru adalah sebagai berikut: 

1. Memiliki bakat, minat, panggilan dan idealisme. 

2. Memiliki kualitas pendidikan dan latar belakang, 
pendidikan sesuai dengan bidang tugasnya. 

3. Memiliki kompetensi yang diperlukan sesuai dengan 

bidang tugas. 

4. Memiliki ikatan kesejawatan dan kode etik profesi. 

5. Bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas 
keprofesionalan. 

6. Memperoleh penghasilan yang ditentukan sesuai dengan 
prestasi kerja. 

7. Memiliki kesempatan untuk mengembangkan profesi 
berkelanjutan. 

8. Memiliki jaminan perlindungan hukum dalam 

melaksanakan keprofesionalan. 

9. Memiliki organisasi profesi yang mempunyai 
kewenangan mengatur hal-hal yang berkaitan dengan 
keprofesian.18  

Selain dalam Undang-undang tersebut di atas, National 
Education Association (NEA) juga menambahkan delapan 

kriteria profesi untuk jabatan guru yaitu: 

                                                             

17Muljani A Nurhadi, Sertifikasi Kompetensi Profesi Pendidik, Jurnal 
Formatif 1, No. 3, https://media.neliti.com/media/publications/234889-
sertifikasi-kompetensi-profesi-pendidik-4b245f6f.pdf (21 Juli 2020) 

18https://jdih.setneg.go.id/Produk diakses tanggal 21 Juli 2020 

https://media.neliti.com/media/publications/234889-sertifikasi-kompetensi-profesi-pendidik-4b245f6f.pdf%20(21
https://media.neliti.com/media/publications/234889-sertifikasi-kompetensi-profesi-pendidik-4b245f6f.pdf%20(21
https://jdih.setneg.go.id/Produk
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1. Jabatan yang melibatkan kegiatan intelektual. Menurut 
Stinnett dan Huggett dalam Syahril Chaniago 
mengemukakan bahwa dalam kegiatan mengajar adalah 
kegiatan yang didominasi kerja intelektual, oleh karena 

itu mengajar sering kali disebut sebagai induk dari segala 
profesi.19 

2. Jabatan yang menggeluti suatu batang tubuh ilmu yang 
khusus, Menurut Ornstein dan Levine, dalam Zainul 
Abidah mengatakan bahwa semua jenis jabatan 

memonopoli pengetahuan karena memonopoli itulah 
yang menjadi identitas pembeda setiap anggota profesi 
dengan masyarakat awam.20 Namun, menurut Stinnett 
dan Huggett dalam Syahril Chaniago berpendapat bahwa 
mengajar belum mempunyai batang tubuh ilmu khusus 

yang dijabarkan secara ilmiah, ilmu yang diterapkan pada 
kenyataannya belum banyak yang teruji dan belum 
banyak disepakati oleh sebagian besar ahli 
dibidangnya.21 Sementara untuk melangkah pada jabatan 
profesional seorang guru harus mempunyai pengaruh 

yang cukup besar dalam membuat keputusan tentang 
jabatannya sendiri. 

3. Jabatan yang memerlukan persiapan profesional yang 

lama. Menurut Ornstein dan Levine dalam Zainul Abidah 
bahwa yang membedakan jabatan profesional dengan 

non profesional, jabatan profesional didapat melalui 
                                                             

19Syahril Chaniago, Profesi Keguruan, Jurnal econo sains, Vol. XIII, No. 1 
Maret 2015  
http://journal.unj.ac.id/unj/index.php/econosains/article/download/583/50
8/ (diakses pada tanggal, 26 Juli 2020) 

20Zainul Abidah, Syarat Profesi, 
https://adasada.wordpress.com/2016/10/29/syarat-profesi-menurut-
ornstein-dan-levine/ diakses pada tanggal 26 Juli 2020 

21Syahril Chaniago, Profesi Keguruan, Jurnal econo sains, Vol. XIII, No. 1 
Maret 2015  
http://journal.unj.ac.id/unj/index.php/econosains/article/download/583/50
8/ (diakses pada tanggal, 26 Juli 2020) 

http://journal.unj.ac.id/unj/index.php/econosains/article/download/583/508/
http://journal.unj.ac.id/unj/index.php/econosains/article/download/583/508/
https://adasada.wordpress.com/2016/10/29/syarat-profesi-menurut-ornstein-dan-levine/
https://adasada.wordpress.com/2016/10/29/syarat-profesi-menurut-ornstein-dan-levine/
http://journal.unj.ac.id/unj/index.php/econosains/article/download/583/508/
http://journal.unj.ac.id/unj/index.php/econosains/article/download/583/508/
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proses pendidikan perguruan tinggi yang menyediakan 
jabatan profesional, sementara pendidikan melalui 
pengalaman praktik dan magang yang diperuntukkan 
untuk jabatan yang non profesional22. Namun, anggota 

kelompok guru dan yang berwenang di departemen 
pendidikan dan kebudayaan berpendapat bahwa 
persiapan profesional yang cukup lama amat perlu untuk 
mendidik guru, konsep ini menjelaskan sebuah 
keharusan bagi guru untuk memenuhi kurikulum 

perguruan tinggi yang terdiri dari pendidikan umum, 
profesional dan khusus, sekurang-kurangnya empat 
tahun untuk mendapatkan gelar S1, setelah mendapat 
gelar S1 dilanjutkan lagi mengikuti pendidikan persiapan 
profesional paling lama setahun.23 

4. Jabatan yang memerlukan “latihan dalam jabatan” yang 
berkesinambungan. Jabatan guru terkadang 
membutuhkan bukti yang kuat sebagai jabatan 
profesional, sebab hampir tiap tahun guru melakukan 
berbagai kegiatan latihan profesional, baik yang 

mendapatkan penghargaan kredit maupun tanpa kredit. 

5. Jabatan yang menjanjikan karier hidup dan keanggotaan 
yang permanen. Rendahnya tingkat kesejahteraan guru 

membuat sebagian guru beralih profesi pada profesi yang 
menjanjikan bayaran yang lebih tinggi.  

6. Jabatan yang menentukan standarnya sendiri secara baku. 
Standar baku untuk Jabatan guru diperlukan untuk 
meyakinkan kemampuan minimum yang harus dimiliki 
oleh seorang guru, meskipun standar baku tersebut 

                                                             

22Zainul Abidah, Syarat Profesi, 
https://adasada.wordpress.com/2016/10/29/syarat-profesi-menurut-
ornstein-dan-levine/ diakses pada tanggal 26 Juli 2020  

23Pusat Penelitian Kebijakan Pendidikan dan Kebudayaan, Pengelolaan 
Tenaga Kependidikan: Profesi Kepala Sekolah dan Pengawas Sekolah, 
(Jakarta: Balitbang, Kemendikbud, 2017), h. 41.   

https://adasada.wordpress.com/2016/10/29/syarat-profesi-menurut-ornstein-dan-levine/
https://adasada.wordpress.com/2016/10/29/syarat-profesi-menurut-ornstein-dan-levine/
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masih sering diatur oleh pihak lain yang memanfaatkan 
tenaga guru. 

7. Jabatan yang lebih mementingkan layanan di atas 

keuntungan pribadi. Kegiatan mengajar adalah kegiatan 
yang pastinya mempunyai nilai sosial yang tinggi, 
seorang guru memiliki berperan yang sangat strategis 
dalam mencerdaskan kehidupan berbangsa dan 
bernegara, atas dasar itulah jabatan guru sudah sangat 
dikenal sehingga sebagian masyarakat menilai jabatan 

guru adalah pahlawan tanpa tanda jasa, namun itu tidak 
berarti bahwa guru harus menerima perlakuan tidak adil. 

8. Jabatan yang mempunyai organisasi profesi yang kuat dan 
terjalin erat. Semua profesi yang dikenal mempunyai 

organisasi profesional yang dapat mewadahi tujuan 

bersama dan melindungi anggotanya.  

Dari kriteria yang telah disebutkan di atas, pada 
hakikatnya profesi untuk jabatan guru adalah seseorang yang 
memiliki kemampuan dan keahlian khusus untuk 

menjalankan peran dan fungsinya sebagai guru dengan 
kemampuan maksimal.24 Peran yang dapat dilakukan guru 
sebagai tenaga pendidik adalah mengajar, membimbing dan 
melatih sehingga menghasilkan anak didik untuk menjadi 

warga negara yang baik.25 
  

                                                             

24Kunandar, Guru Profesional Implementasi Kurikulum Tingkat Satuan 
Pendidikan (KTSP) dan Persiapan Menghadapi Sertifikasi Guru, h. 46-47.  

25Aan Hasanah, Pengembangan Profesi Guru, h. 6. 
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Gambar 2. Ilustrasi Peran Guru dalam Membimbing 

 

Berdasarkan asumsi tersebut, seorang guru pastilah 
menguasai atau memahami salah satu bidang ilmu yang 
menjadi keahliannya untuk diajarkan kepada peserta 

didiknya sehingga dari hal tersebut seorang guru mampu 
mengembangkan potensi yang ada dalam diri anak didiknya. 
Oleh karena itu, bentuk pembelajaran secara konkret serta 

penilaian yang secara menyeluruh diperlukan untuk bisa 
melihat anak didiknya dari berbagai perspektif. Untuk itu 

dibutuhkan persiapan yang wajib dikerjakan dan 
diaplikasikan ke dalam kelas sebagai salah satu tempat 
berinteraksinya anak didik dengan guru.  

Kepedulian untuk mengembangkan kemampuan afektif, 
emosional, sosial dan spiritual anak didik merupakan hal 

yang sangat vital untuk bisa melihat seperti apa kelebihan 

atau keunggulan yang terdapat dalam diri setiap anak didik. 
Untuk itu anak didik diberi kesempatan untuk 
mengembangkan diri dan menemukan rasa percaya diri anak 
didik. Namun, dimasa pandemi covid 19 menjadi sebuah 
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tantangan profesionalisme guru untuk bisa menanggapi 
persoalan tersebut.  

B. Kompetensi Guru 

Kompetensi berasal dari bahasa Inggris yaitu 
competence yang berarti kecakapan dan kemampuan.26 
Sementara menurut istilah kompetensi adalah kapasitas yang 
dimiliki oleh seseorang untuk melakukan sesuatu, yang 
didapat dari proses belajar. Jadi selama proses belajar 

rangsangan dari luar mempengaruhi isi memori sehingga 
menyebabkan seseorang melakukan sesuatu. Jika individu 
sukses mempelajari cara melakukan pekerjaan maka individu 
tersebut pasti memiliki perubahan kompetensi. Perubahan 
kompetensi tidak akan terlihat pada seseorang jika seseorang 

tersebut tidak memiliki kesempatan untuk melakukannya.27 

Menurut Didi Pianda kompetensi adalah karakteristik 
yang mendasari seseorang berhubungan dengan efektivitas 
kinerjanya dalam pekerjaannya atau karakteristik dasar yang 
memiliki hubungan sebab akibat dengan kriteria yang 

dijadikan sebagai acuan, efektif atau berkinerja prima atau 
superior di tempat kerja atau pada situasi tertentu.28 
Kemudian Kunandar menambahkan, kompetensi adalah 
pengetahuan, keterampilan dan kemampuan yang dikuasai 

oleh seseorang yang telah menjadi bagian dari dirinya 
sehingga ia dapat melakukan perilaku-perilaku kognitif, 

afektif dan psikomotorik dengan sebaik-baiknya.29 
Sementara menurut Rosida kompetensi adalah karakteristik 

                                                             

26John M. Echols dan Hassan Shadili, Kamus Inggris Indonesia, h. 132.   

27Aan Hasanah, Pengembangan Profesi Guru, (Bandung, Pustaka Setia, 
2012), h. 18. 

28Didi Pianda, Kinerja Guru, (Kompetensi Guru, Motivasi Kerja dan 
Kepemimpinan Kepala Sekolah), (Bandung: CV. Jejak, 2018), h. 30-31 

29Kunandar, Guru Profesional Implementasi Kurikulum Tingkat Satuan 
Pendidikan (KTSP) dan Persiapan Menghadapi Sertifikasi Guru, h. 57.  
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dasar dari seseorang yang memungkinkan seorang pegawai 
mengeluarkan kinerja dalam pekerjaannya.30 

 

 

 

  

 

 

 

Gambar 3. Ilustrasi Skill dan Knowledge sebagai bagian dari 

komptensi guru. 

 

Sejalan dengan penjelasan tersebut, Rosida 
menambahkan bahwa karakteristik yang dimaksud terdiri 
dari skill, skill adalah kemampuan untuk mengerjakan tugas 
dengan baik, kemudian knowledge adalah pengetahuan 

teoritis atau yang bersifat praktis yang membimbingnya 
untuk melakukan pekerjaan dengan baik, lalu self concept 
adalah sikap dan nilai yang menonjol pada diri seorang 

individu, selanjutnya self image adalah penilaian terhadap 
diri sendiri sehingga menghadirkan identitas yang 

membedakannya dengan yang lain, berikutnya adalah trait, 
trait adalah rasa percaya diri yang dimiliki oleh seorang 
individu untuk berperilaku dan yang terakhir adalah motive 
yaitu sikap konsisten yang dimiliki oleh seorang individu 
sehingga mendapatkan prestasi atas pekerjaan yang 

dilakukan. Dari enam karakteristik tersebut yang paling 
menonjol ialah skill dan knowledge karena keduanya mudah 
untuk dikembangkan kemudian diaktualisasikan dan 

                                                             

30Amar Teguh Sulistiyani dan Rosida, Manajemen Sumber Daya 
Manusia, (Yogyakarta; Graha Ilmu, 2003), h. 11  
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diwujudkan dalam bentuk tindakan atau kinerja untuk 
menjalankan profesi tertentu.31  

Berdasarkan penjelasan di atas kompetensi memiliki ciri 

khusus yang membedakannya dengan yang lain yaitu skill 
dan knowledge karena keduanya paling menonjol dimiliki 
oleh semua individu. Namun dalam Peraturan Pemerintah 
Nomor 19 tahun 2005 pemerintah telah merumuskan empat 
ciri khusus yang harus dimiliki oleh kompetensi guru yaitu 
kompetensi pedagogi, kompetensi kepribadian, kompetensi 

profesional dan kompetensi sosial.32 Namun, pada 
kesempatan ini penulis hanya mengemukakan kompetensi 
pedagogi dan kompetensi profesional.  

Menurut Wahyudi kompetensi pedagogi adalah 

kemampuan yang harus dimiliki oleh seorang guru dalam 

mengelola proses pembelajaran peserta didik untuk 
membantu, membimbing dan memimpin peserta didik.33 
Sementara dalam Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 
2005 Tentang Standar Pendidikan menyebutkan bahwa yang 
dimaksud dengan kompetensi pedagogi adalah kemampuan 

untuk mengelola pembelajaran peserta didik yang meliputi 
pemahaman terhadap peserta didik, perencangan dan 
pelaksanaan pembelajaran, evaluasi hasil belajar dan 

pengembangan peserta didik untuk mengaktualisasikan 
berbagai potensi yang dimilikinya.34 

                                                             

31Amar Teguh Sulistiyani dan Rosida, Manajemen Sumber Daya 
Manusia, h. 11.  

32Kementerian Sekretaris Negara RI, “Produk Hukum”, 
https://jdih.setneg.go.id/Produk, diakses tanggal 2 Agustus 2020  

33Wahyudi, Panduan Lengkap Uji Sertifikasi Guru, (Jakarta; PT Prestasi 
Pustakaraya, 2012), h. 22.  

34Peraturan Pemerintah, “PP Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar 
Pendidikan Nasional dalam 
https://www.jogloabang.com/sites/default/files/dokumen/pp_19_2005_sn
p.pdf diakses pada tanggal 2 Agustus 2020  

https://jdih.setneg.go.id/Produk
https://www.jogloabang.com/sites/default/files/dokumen/pp_19_2005_snp.pdf
https://www.jogloabang.com/sites/default/files/dokumen/pp_19_2005_snp.pdf
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Pada penjelasan tersebut, Dede Rosyada menambahkan 
bahwa kompetensi pedagogi bagi profesi guru tidak hanya 
sebatas pada apa yang disebutkan dalam PP No. 19 Tahun 
2005, seorang guru harus memiliki keterampilan mengelola 

kelas agar bisa memberikan dukungan yang efektif terhadap 
pelaksanaan proses pembelajaran, ditambah dengan 
kemampuan memanfaatkan teknologi informasi untuk 
mendukung proses pembelajaran baik dalam bentuk sarana 
pembelajaran atau sebagai bentuk sumber pembelajaran 

serta kemampuan berkomunikasi dengan baik dengan anak 
didik, orang tua dan masyarakat.35  

Sehingga dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional 
dan Kebudayaan Nomor 16 Tahun 2007 tentang Standar 
Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru memberikan 

sepuluh indikator kompetensi pedagogi yang harus dimiliki 
oleh seorang guru, adapun sepuluh indikator tersebut adalah: 

a. Menguasai karakteristik dari peserta didik mulai dari 
aspek fisik, moral, sosial, kultural, emosional dan 
intelektual. 

b. Menguasai teori belajar dan prinsip-prinsip 
pembelajaran yang mendidik. 

c. Mengembangkan kurikulum yang terkait dengan 

bidang pengembangan yang diampu. 

d. Menyelenggarakan kegiatan pengembangan yang 
mendidik. 

e. Memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi 
untuk kepentingan penyelenggaraan kegiatan 
pengembangan yang mendidik. 

                                                             

35Dede Rosyada, Kompetensi Pedagogi Guru, 
https://www.uinjkt.ac.id/id/kompetensi-pedagogik-guru/ diakses pada 
tanggal 2 Agustus 2020  

https://www.uinjkt.ac.id/id/kompetensi-pedagogik-guru/
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f. Memfasilitasi pengembangan potensi peserta didik 
untuk mengaktualisasikan berbagai potensi yang 
dimiliki. 

g. Berkomunikasi secara efektif, empati dan santun 
dengan peserta didik. 

h. Menyelenggarakan penilaian dan evaluasi proses 
dan hasil belajar. 

i. Memanfaatkan hasil penilaian dan evaluasi untuk 

kepentingan pembelajaran. 

j. Melakukan tindakan reflektif untuk peningkatan 
kualitas pembelajaran.36  

Berdasarkan uraian tersebut di atas, batasan kompetensi 

pedagogi adalah kemampuan yang harus dimiliki oleh 
seorang guru untuk mengombinasikan sekaligus 
mengkoordinasikan berbagai sumber, baik itu yang tampak 
secara kasat mata dan terukur dan yang tidak kasat mata. 
Untuk itu dibutuhkan skill manajerial, komunikasi, 
pengembangan konten bahan ajar serta berbagai keahlian 

lain yang mendukung peningkatan hasil belajar anak didik. 

Gambaran guru yang ideal tercermin dari 
kemampuannya, namun seiring waktu telah mengalami 

perubahan, menurut Sudarminta rambu-rambu yang perlu 

ditaati oleh seorang guru supaya citra guru yang ideal tidak 
mengalami perubahan ialah sebagai berikut: 

1. Guru yang sadar dan tanggap akan perubahan zaman, 
artinya pola kerja seorang guru tidaklah kaku. Sehingga 
sistem berpikir, kecakapan problem-solving, dan 

sejenisnya disangat diperlukan untuk di-update secara 
berkesinambungan. 

                                                             

36Peraturan Menteri Pendidikan Nasional dan Kebudayaan, 
“PERMENDIKBUD Nomor 16 Tahun 2007 Tentang Standar Kualifikasi 
Akademik dan Kompetensi Guru” dalam Wahyudi, Panduan Lengkap Uji 
Sertifikasi Guru, h. 23   
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2. Guru yang berkualifikasi profesional, yaitu guru yang 
mengetahui dan memahami apa yang diajarkan kepada 
anak didiknya secara efektif dan efesien lalu guru 
tersebut juga memiliki kepribadian yang mantap. 

3. Guru hendaklah berwawasan dan berkemampuan untuk 
menggalang partisipasi masyarakat di sekitarnya tanpa 
menjadi otoriter dan dogmatis dalam pendekatan 
keguruannya. 

4. Guru hendaknya memiliki moral yang tinggi dan beriman 
kemudian tingkah lakunya digerakkan oleh nilai-nilai 
luhur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Secara nyata guru 
tersebut bertindak disiplin, jujur, adil, setia dan 
menghayati keyakinan dalam hidup dan kehidupan.37 

Jadi profesi guru bukan hanya sekedar istilah yang 
dipakai untuk mengisi lowongan pekerjaan, tidak pula untuk 
menentukan prestise, tetapi kemampuan profesi guru harus 
dapat ditempatkan sebagai sebuah kemampuan profesi 
kemanusian yang dilandasi oleh panggilan hati sesuai dalam 

amanah undang-undang nomor 4 tahun 2005. Dari situlah 
sebagian individu menganggap bahwa profesi guru 
merupakan profesi strategis untuk membawa kemajuan pada 
aspek peningkatan atau pembangunan kualitas sumber daya 

manusia. 

Dengan demikian fungsi seorang guru tidak hanya 
mentransfer ilmu pengetahuan tetapi lebih dari itu, sehingga 
kemampuan guru harus lebih demi kemajuan ilmu 
pengetahuan, kecanggihan teknologi dan dinamika yang 
dihadapi dalam setiap situasi dan peristiwa seperti situasi 
pandemi covid 19 yang dihadapi saat ini. 

Mengingat peran pentingnya kehadiran seorang guru 
dalam proses pendidikan, maka kemampuan lain yang 

                                                             

37Samana, Profesionalisme Keguruan, (Yogyakarta: Kanisius, 1994), h. 
21.  
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harusnya dimiliki selain kompetensi pedagogi adalah 
kompetensi profesional, dalam Peraturan Pemerintah No. 19 
Tahun 2005 yang dimaksud dengan kompetensi profesional 
adalah kemampuan penguasaan materi pembelajaran secara 

luas dan mendalam yang memungkinkannya membimbing 
peserta didik memenuhi standar kompetensi yang ditetapkan 
dalam Standar Nasional Pendidikan.38 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4. Ilustrasi Kompetensi Guru 

 

Jadi kompetensi profesional merupakan kemampuan 
untuk menguasai materi pembelajaran secara luas khususnya 

yang berhubungan dengan bidang studi yang diajarkan dan 
juga mampu mengenali setiap anak didiknya dengan baik. 
Selain proses transfer ilmu pengetahuan guru juga 
diharapkan dapat membimbing anak didiknya untuk 
mengaktualkan potensi-potensi yang dimiliki anak didiknya. 

Kemampuan memperagakan kompetensi pedagogi dan 

kompetensi profesional dapat dilihat dari interaksi antara 
guru dengan anak didiknya. Interaksi dapat dikatakan 

                                                             

38Kementerian Sekretaris Negara RI, “Produk Hukum”, 
https://jdih.setneg.go.id/Produk, diakses tanggal 2 Agustus 2020 

https://jdih.setneg.go.id/Produk
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berkualitas jika ada efek yang diakibatkan dari interaksi 
tersebut. Di masa pandemi covid 19 saat ini, proses interaksi 
yang dilakukan di luar dari pengalaman sebelumnya sehingga 
dikategorikan sebagai sebuah situasi yang baru dan tidak 

menentu bagi semua orang. Oleh karena itu kemampuan 
beradaptasi seorang guru meliputi beberapa hal di antaranya 
sebagai berikut: 

1. Menyesuaikan pemikiran, sikap dan perilaku khususnya 
yang berhubungan dengan belajar siswa dengan 

menggunakan metode pembelajaran baru dengan 
memanfaatkan teknologi dalam proses pengajaran yang 
berbeda 180 derajat dengan sebelumnya. 

2. Menyesuaikan perilaku pribadi dengan meminta 

pertolongan orang lain untuk membantu kebutuhan 

teknis apapun untuk keperluan mengajar dengan 
memanfaatkan teknologi. 

3. Menyesuaikan emosi dengan cara mengendalikan rasa 
cemas atau rasa frustasi yang muncul sebagai akibat 

beralihnya metode pengajaran yang secara umum 
dilakukan di dalam kelas menjadi memanfaatkan 
teknologi secara penuh dalam proses pembelajaran.39 

Pada awalnya sebagian guru merasa bingung, sebelum 

pandemi covid 19 datang menghampiri. Sebagian guru sudah 

terbiasa menjelaskan materi pelajarannya di depan siswa. 
Namun, ketika covid 19 menghampiri. Seorang guru harus 
terbuka meminta tolong kepada orang lain untuk 
membantunya mengoperasikan teknologi yang secara umum 
menggunakan teknologi informasi dan komunikasi, seperti 
smartphone. Artinya di tengah masa pandemi covid 19, 

seorang guru harus belajar teknologi dan 
mengaplikasikannya untuk dapat mempertahankan 
profesinya sebagai guru.   

                                                             

39https://www.teachermagazine.com.au/articles/teacher-wellbeing-
during-covid-19?lang=id diakses pada tanggal 1 juli 2020 

https://www.teachermagazine.com.au/articles/teacher-wellbeing-during-covid-19?lang=id
https://www.teachermagazine.com.au/articles/teacher-wellbeing-during-covid-19?lang=id
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C. Profesionalisme Guru dalam Kehidupan Nyata 

Profesionalisme guru dalam kehidupan nyata memang 
bukan hal yang mudah tetapi bukan berarti itu gampang 

untuk mengetahuinya. Maka dari itu dibutuhkan sebuah 
upaya yang sungguh-sungguh untuk mengetahuinya melalui 
sebuah asumsi bahwa setiap individu memiliki potensi untuk 
menjadi guru yang profesional. Individu yang dimaksud 
bersifat umum, namun jika dihubungkan dengan pendidikan 
awal yang diterima oleh peserta didik, maka secara 

konsensus ada pada orang tua. Karena orang tualah yang 
memegang peranan penting yang mempengaruhi pendidikan 
anaknya.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 5. Ilustrasi Pendidikan Awal Orang Tua Kepada 

Anaknya. 

 

Hal tersebut menunjukkan rasa tanggung jawab orang 
tua kepada anaknya. Apakah itu diakui secara sadar atau 

tidak, namun tanggung jawab itu tidak bisa hilang. Karena itu 
sesuatu yang bersifat “fitrah”, dalam Agama Islam juga 

menyebutkan bahwa anak adalah amanah yang diberikan 
Allah SWT kepada kedua orang tuanya, maka dari itu orang 
tua harus bertanggung jawab untuk menjaga amanah 
tersebut dengan cara yang sesuai dengan petunjuk Allah SWT 

dalam QS. At Tahrim/66: 6. 
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ن
َ
ْ أ ْ قوُٓا ِينَ ءَامَنُوا هَا ٱلَّذ يُّ

َ
َٰٓأ هۡليِكُمۡ ناَرٗا وَقوُدُهَا ٱلنذاسُ يَ

َ
فُسَكُمۡ وَأ

مَرهَُمۡ 
َ
ٓ أ َ مَا َٰٓئكَِةٌ غِلََظٞ شِدَادٞ لَّذ يَعۡصُونَ ٱللَّذ وَٱلۡۡجَِارَةُ عَليَۡهَا مَلَ

 وَيَفۡعَلوُنَ مَا يؤُۡمَرُونَ  
“Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan 
keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah 
manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, 
keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang 
diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan 
apa yang diperintahkan.”40 

Menurut Ahmad Tafsir “dirimu” yang dimaksud dalam 
ayat di atas adalah orang tua dan anak, sementara “anggota 

keluarga” dalam ayat tersebut diperuntukkan buat anak-

anaknya, jadi tugas pendidik secara umum ialah mendidik 
dalam hal ini mengupayakan perkembangan seluruh potensi 
anak didik, baik potensi psikomotorik, kognitif, maupun 
potensi afektif. Potensi tersebut harus dikembangkan secara 
seimbang sampai ke tingkat yang lebih tinggi menurut ajaran 

Islam, karena orang tua adalah pendidik pertama dan utama 
maka inilah tugas orang tua.41 

Pada aspek tanggung jawab tidak diragukan lagi orang 
tualah yang paling bertanggung jawab terhadap pendidikan 

anaknya. Setelah anak diberikan pijakan awal oleh orang 

tuanya, maka selanjutnya anak disekolahkan kemudian 
dicarikan seorang guru yang dapat mendidik dan 
membimbingnya. Jika di rumah orang tua diharuskan 
menjadi guru bagi anaknya, maka di sekolah justru 
sebaliknya seorang guru diharuskan menjadi orang tua kedua 
bagi anak didiknya. Oleh karena itu, menurut Imam Barnadib 

antara orang tua dan guru harus terus menjalin komunikasi 

                                                             

40Kementerian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya (Jakarta: Yayasan 
Penyelenggara Penerjemah Alquran Departemen Agama RI, 2002), h. 224. 

41Ahmad Tafsir, Ilmu Pendidikan Islam dalam Perspektif Islam, (Bandung: 
PT. Rosdakarya, 2007), h. 74. 
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yang baik demi tercapainya tujuan pendidikan yang 
sesungguhnya. Sehingga anak bisa merasakan rumah 
bagaikan sekolah dan sekolah bagaikan rumah, karena di 
rumah dan di sekolah anak bisa menemui sosok guru 

sekaligus sosok orang tua.42 

Dengan demikian guru juga memiliki pengaruh besar 
dalam mendidik anak didiknya, tugas guru dalam mendidik 
anak didiknya dilaksanakan dalam bentuk mengajar 
kemudian memberikan motivasi, menghukum, memberi 

contoh dan membiasakan hal-hal yang baik untuk dikerjakan. 
Contohnya, tidak membuang sampah di sembarang tempat. 

Jika anak berada di sekolah maka tugas guru adalah 
mendidik dengan cara mengajar, kalau sebaliknya anak 

berada di rumah maka tugas pendidik adalah berupaya 

memberikan motivasi, memperlihatkan contoh yang baik 
selama itu bisa menghasilkan pengaruh positif bagi 
perkembangan anak didiknya. Menurut Agusoejono dalam 
Ahmad Tafsir merinci tugas seorang pendidik yaitu: 

1. Wajib menemukan pembawaan yang ada pada anak-anak 
didik dengan berbagai cara seperti melakukan observasi, 
wawancara, melalui pergaulan, angket dan sebagainya. 

2. Berusaha menolong anak didik mengembangkan 

pembawaan yang baik dan menekan perkembangan 

pembawaan yang buruk agar tidak berkembang. 

3. Memperlihatkan kepada anak didik tugas orang dewasa 
dengan cara memperkenalkan berbagai bidang keahlian, 
keterampilan, agar anak didik memilihnya dengan tepat. 

4. Mengadakan evaluasi setiap waktu untuk mengetahui 

apakah perkembangan anak didik berjalan dengan baik. 

                                                             

42Imam Barnadib, Dasar-dasar Pendidikan Perbandingan, Edisi Baru 
(Yogyakarta: Institute Press IKIP Yogyakarta, 2011), h. 29  
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5. Memberikan bimbingan dan penyuluhan tatkala anak 
didik menemui kesulitan dalam mengembangkan 
potensinya.43  

Selain penjelasan di atas, Moh. Roqib dan  Nurfuadi 
menambahkan bahwa tugas guru jika dikelompok terdapat 
tiga jenis tugas guru yaitu: 

Pertama. Tugas guru sebagai seorang profesi adalah 
mendidik, mengajar dan melatih. Mendidik berarti 

meneruskan dan mengembangkan nilai-nilai hidup. mengajar 
berarti meneruskan dan mengembangkan ilmu pengetahuan 
dan teknologi. Sementara melatih berarti mengembangkan 
keterampilan pada anak didiknya.  

Kedua. Tugas guru dalam bidang kemanusiaan ialah 

kemampuan guru untuk memposisikan dirinya sebagai orang 
tua kedua, sehingga dapat menarik simpati sekaligus menjadi 
idola  bagi anak didiknya. Setiap pelajaran yang disampaikan 
kepada anak didiknya hendaknya menyelipkan motivasi bagi 
anak didiknya untuk lebih giat belajar. Jika seorang guru gagal 

memotivasi anak didiknya, maka kegagalan pertamanya tidak 
akan dapat menanamkan benih pengajaran kepada anak 
didiknya. 

Ketiga. Tugas guru dalam bidang kemasyarakatan ialah 

menjaga kepercayaan yang diberikan masyarakat sebab 

masyarakat telah meyakini bahwa guru adalah sosok yang 
mencerdaskan dan pembentukan manusia seutuhnya.44 
Selain tugas yang dimiliki, guru juga memiliki peran yang 
sangat strategis dalam mencerdaskan kehidupan bangsa. 
Sehingga, peran guru tidak dapat digantikan dengan apa pun. 

                                                             

43Ahmad Tafsir, Ilmu Pendidikan dalam Perspektif Islam, h. 79  

44Moh. Roqib dan Nurfuadi, Kepribadian Guru “Upaya Mengembangkan 
Kepribadian Guru yang Sehat di Masa Depan”, (Yogyakarta; CV, Cinta Buku, 
2020), h. 108-109   
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Selain itu pendapat tersebut di atas, pendapat lain juga 
datang dari Gary dan Margaret dalam Moh. Roqib dan 
Nurfuadi yang mengatakan bahwa guru yang berhasil 
menjalankan tugasnya maka secara otomatis guru tersebut 

memiliki karakteristik sebagai berikut:  

1. Kemampuan menciptakan iklim belajar yang kondusif 
antara lain, kemampuan interpersonal untuk 
menunjukkan rasa empati dan penghargaan kepada 
peserta didiknya, menerima dan memperhatikan peserta 

didik dengan tulus, menunjukkan minat dan antusias 
yang tinggi dalam mengajar, menciptakan iklim untuk 
tumbuhnya kerja sama yang melibatkan peserta didik 
dalam mengorganisasikan dan merencanakan 
pembelajaran, mendengarkan dan menghargai hak anak 

didiknya untuk berbicara dalam setiap diskusi, dan 
meminimalkan bahkan mengeliminasi setiap 
permasalahan yang sering terjadi dalam pembelajaran. 

2. Kemampuan untuk mengembangkan strategis dan 
manajemen pembelajaran dengan kaitannya dengan 

kemampuan untuk menghadapi dan menangani peserta 
didik yang bermasalah, suka menyela, mengalihkan 
pembicaraan, dan mampu memberikan transisi substansi 

bahan ajar dalam pembelajaran serta kemampuan 
bertanya yang memerlukan tingkat berpikir yang 

berbeda untuk semua peserta didik. 

3. Kemampuan memberikan umpan balik dan penguatan, di 
antaranya memberikan umpan balik yang bersifat positif 
terhadap respons peserta didik, memberikan respons 
yang sifatnya membantu peserta didik yang lamban 

memahami, memberikan tindak lanjut terhadap jawaban 

peserta didik yang kurang memuaskan dan kemampuan 
memberikan bantuan profesional kepada peserta didik 
jika diperlukan. 

4. Kemampuan untuk meningkatkan diri di antaranya 

menerapkan kurikulum dan metode mengajar secara 
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inovatif, memperluas dan menambah pengetahuan 
tentang metode pembelajaran, memanfaatkan kelompok 
untuk menciptakan dan mengembangkan metode 
pengajaran yang relevan.45     

Dari penjelasan di atas, E Mulyasa menambahkan bahwa 
proses pembelajaran pada satuan pendidikan mana pun 
khususnya di lingkungan sekolah dasar, seorang guru 
memiliki peran penting dan strategis yang tidak dapat 
digantikan dengan apa pun termasuk kecanggihan 

teknologi.46 Kecanggihan teknologi mampu meniru serta 
menciptakan sosok guru ke dalam ruang virtual, karena 
kebutuhan manusia di abad 21 haus akan ilmu pengetahuan. 

D. Profesionalisme Guru dalam Milenium Ketiga  

Datangnya abad 21 membawa paradigma baru yang 
mengakibatkan pergeseran pola hidup setiap individu. 
Menurut Don Tappscott dalam Djamaludin Ancok pergeseran 
pola hidup tersebut diakibatkan oleh keterlibatan teknologi 
informasi dalam kehidupan manusia.47 Dari akibat tersebut 

kemudian menjadi penanda baru untuk dapat membedakan 
fenomena masyarakat di abad 21 dengan masyarakat di era 
sebelumnya, menurut Fitri Oviyanti masyarakat di abad 21 
adalah masyarakat teknologi dan yang dimaksud dengan 

masyarakat teknologi adalah masyarakat melek teknologi, 
sehingga dapat mengubah cara berpikir, bertindak bahkan 

                                                             

45Moh. Roqib dan Nurfuadi, Kepribadian Guru “Upaya Mengembangkan 
Kepribadian Guru yang Sehat di Masa Depan”, h. 113-114  

46E. Mulyasa, Standar Kompetensi dan Sertifikasi Guru, (Bandung; PT 
Remaja Rosdakarya, 2007), h. 22 

47Djamaluddin Ancok, Psikologi dan Tantangan Milenium Ketiga: 
Dampak Teknologi Internet pada Kehidupan Manusia dan Pengelolaan 
Institusi Pendidikan Psikologi, Jurnal Psikologika, Vol. 5 No. 9, Jurusan 
Psikologi Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta Tahun 2000   
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mengubah bentuk dan pola hidup manusia yang sama sekali 
berlainan dengan kehidupan sebelumnya.48 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 6. Ilustrasi Kecanggihan Mesin Pencari Google. 

 

Masyarakat melek teknologi digambarkan dengan 
masyarakat yang terdiri dari kumpulan individu yang 
memiliki ketergantungan dengan produk yang digerakkan 

oleh sistem komputer karena produk tersebut memiliki 
komponen inteligensi buatan. Inteligensi buatan tersebut 
dikenal dengan nama google. Salah satu ilustrasi kehebatan 
intelegensi google dikemukakan oleh Rusydi Ananda, ia 

menjelaskannya dengan ilustrasi seorang murid yang 

mencari informasi tentang ibukota Suriname, murid tersebut 
bisa saja bertanya kepada gurunya atau bertanya kepada 
google, jika bertanya kepada gurunya informasi yang ia 
dapatkan hanya nama ibukotanya yaitu Paramaribo, lain 
halnya jika murid itu bertanya kepada google, maka informasi 
yang ia dapatkan bukan hanya nama ibukotanya, tetapi 

semua informasi lain seputar ibukota Suriname mulai dari 

                                                             

48Fitri Oviyanti, Tantangan Pengembangan Pendidikan Keguruan di Era 
Global, Jurnal Nadwa, Vol 7 No. 2 Jurusan Pendidikan Islam UIN Walisongo, 
Palembang 2013   
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jumlah penduduknya, luas wilayah, pertumbuhan ekonomi 
dan lain sebagainya.49 

Dari ilustrasi tersebut, secara tidak langsung 

memberikan pertanyaan apakah kecanggihan teknologi lebih 
hebat dibandingkan seorang guru? Kecanggihan teknologi 
yang digabung dengan teknologi internet kemudian 
disatukan ke dalam teknologi yang disebut smartphone. 
Secara tidak sadar membawa setiap individu berada di 
tengah-tengah lautan informasi. Cukup hanya membuka 

aplikasi google dan menambahkan kata kuncinya, maka 
dengan sekejap informasi yang dibutuhkan muncul dengan 
sekejap. 

Selain itu kemudahan dalam akses kerja menjadi lebih 

mudah, karena tersedianya fasilitas internet yang 

memudahkan setiap individu dapat bekerja di mana saja 
dengan jarak yang jauh. Dalam kenyataannya setiap nasabah 
bank tidak perlu lagi repot-repot datang ke bank untuk antri 
berjam-jam melakukan transaksi, cukup dengan transaksi 
elektronik setiap nasabah bank dapat merasakan pelayanan 

hanya dengan duduk santai di teras rumah sambil menikmati 
segelas kopi. 

Ketika individu yang satu dengan individu yang lainnya 

berinteraksi dalam ruang maya yang menghubungkan 
komponen-komponen sosial dari jarak jauh termasuk 

kesadaran yang dimiliki oleh setiap individu, sehingga lama 
kelamaan kenyataan tak lagi memberikan efek secara 
emosional, justru individu lebih emosional berekspresi dalam 
ruang maya. Seperti rasa kegalauan yang dirasakan oleh 
individu lebih banyak diekspresikan ke dalam ruang maya.      

 

 

                                                             

49Rusydi Ananda, Profesi Pendidikan dan Tenaga Kependidikan (Telaah 
terhadap Pendidikan dan Tenaga Kependidikan),   (Medan, LPPPI, 2018), h. 
269-270 
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Gambar 7. Ilustrasi Interasi antara Individu satu dengan 
individu lain ke dalam ruang maya. 

 

Dengan kondisi tersebut, bagaimana seharusnya peran 
guru di abad 21, dari beberapa hasil penelitian yang telah 
dilakukan menyimpulkan bahwa salah satu peran guru di 
abad 21 adalah menjadi fasilitator buat anak didiknya. 
Namun, pilihan menjadi fasilitator merupakan pilihan 

terakhir untuk mempertahankan eksistensi profesionalisme 
guru di abad 21 yang mulai redup. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gambar 8. Ilustrasi Bermitra dengan Teknologi demi 

terwujudnya tujuan pendidikan. 
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Namun menurut Rusydi Ananda peran guru dan 
kecanggihan teknologi saat ini, keduanya tidak perlu 
dibandingkan-bandingkan untuk mencari mana yang 
terhebat. Justru keduanya harus saling melengkapi demi 

mewujudkan tujuan pendidikan yaitu mencerdaskan setiap 
kehidupan. seperti peran guru untuk memilah, memilih dan 
memberikan kesimpulan setiap informasi yang didapatkan 
dari teknologi smartphone. Dan pengguna teknologi 
smartphone sebagai media dan alat pengajaran yang 

menemani profesionalisme guru.50 

Asumsi tersebut cukup diterima dan narasi yang perlu 
ditambahkan ialah profesionalisme guru sangat perlu 
dikembangkan, karena salah satu ciri profesionalisme terus 
mengalami perkembangan seiring waktu.         

                
  

                                                             

50Rusydi Ananda, Profesi Pendidikan dan Tenaga Kependidikan (Telaah 
terhadap Pendidikan dan Tenaga Kependidikan),  h. 271-272.   



39 
 

BAB 
2 

IMPLEMENTASI 
PENDIDIKAN  TEKNOLOGI 
INFORMASI DAN 
KOMUNIKASI  

 

 

 

 

A. Datangnya Era 4.0 

Sebagaimana yang telah dikemukakan pada bab 
sebelumnya, bahwa profesi guru merupakan profesi yang 
terus mengalami perkembangan, sehingga bagi seorang guru 
pengetahuan serta kemampuan beradaptasi sangat 
diperlukan. Secara historis perkembangan profesi guru telah 
melalui banyak fase yang menuntut kesadaran individu untuk 

selalu mau belajar atau update dalam perkembangan 
teknologi yang mempermudah proses kerja manusia. 

Datangnya sebuah era baru yang dimulai dari revolusi 
mesin uap yang kita kenal dengan era revolusi industri, 

kemudian era elektrik selanjutnya datang era komputerisasi 
kemudian era digitalisasi yang saat ini dikenal dengan era 4.0 
memberikan dampak kepada semua profesi tidak terkecuali, 
era 4.0 adalah era yang sangat memberikan dampak kepada 
profesi guru sebab pada era tersebut digitalisasi terus 
memberikan pengaruh yang tidak bisa untuk ditutup-tutupi, 

sehingga membuat segala hal menjadi tidak ada batas. 
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Gambar 9. Ilustrasi Tahapan Revolusi Industri 

 

Sebelumnya kita mengenal sebuah ungkapan yang 
mengatakan bahwa pendidikan adalah investasi bagi sumber 
daya manusia untuk jangka panjang yang memiliki nilai 
strategis bagi kelangsungan peradaban umat manusia. Dari 
ungkapan tersebut, memiliki makna yang tersirat di 
dalamnya yaitu salah satu komponen penting dalam 

mengelola investasi tersebut adalah guru. Guru dalam 
konteks pendidikan mempunyai peranan yang sangat besar, 
sebab gurulah yang berada di barisan terdepan untuk 

mencerdaskan anak didiknya dengan menanamkan nilai-nilai 
positif melalui proses bimbingan. 

Dengan kata lain Profesionalisme guru menjadi faktor 
penentu proses pendidikan yang berkualitas. Guru dalam era 
teknologi informasi dan komunikasi adalah guru yang dapat 
menciptakan kondisi belajar yang menantang kreativitas dan 
anak didiknya, memotivasinya, menggunakan multimedia, 

multimetode dan multisumber sebagai konsekwensi 
terbukanya saluran informasi yang tak ada batasnya. 

Menurut Ilham peningkatan kualitas pengajaran seorang 
guru harus bisa mengembangkan tiga intelegensi dasar anak 
didiknya. Seperti intelektual, emosional dan moral, ketiga 

unsur tersebut harus ditanamkan pada anak didiknya. Lebih 
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lanjut Ilham menambahkan bahwa selain itu ada hal lain yang 
harus diperhatikan guru yaitu dimensi spiritual dari anak 
didiknya. Aspek intelektual haruslah luas dan berwawasan 
sehingga tidak ketinggalan perkembangan di setiap 

zamannya. Kemudian pada aspek emosional dan spiritual 
yang harus ditanamkan ke dalam diri anak didik sehingga 
dapat melahirkan perilaku yang positif serta memiliki imun 
yang cukup kuat dalam menghadapi pengaruh negatif yang 
dihadirkan di setiap zamannya.51 

Dari penjelasan tersebut di atas guru memiliki peran dan 
tugas yang sangat determinan buat keberhasilan pendidikan, 
terutama dalam menghadapi datangnya era revolusi industri 
4.0. keberadaan dan peningkatan profesional guru bagi Suyati 
bukan hanya sekedar wacana penting. Tetapi menuntut 

adanya penataan manajemen pendidikan yang profesional.52 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 10. Ilustrasi Keterampilan untuk menghadapi 
Revolusi Industri 4.0 

 

                                                             

51Ilham dkk, Memaknai Profesionalisme dalam Setiap Perkembangan 
Zaman, (Bandung, Rajawali Perss, 2012), h. 15.   

52Suyati, Meningkatkan Peranan Guru Profesional dalam Menghadapi 
Era Revolusi Industri 4.0. (Palembang: Menara Ilmu, 2019), h. 32. 
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Guru profesional di dalam pendidikan mempunyai peran 
untuk mempersiapkan anak didiknya menjadi generasi yang 
mampu menguasai keahlian yang bermanfaat untuk 
menghadapi tantangan ke depan. Kunandar menambahkan 

bahwa ada beberapa tantangan global yang harus disikapi 
oleh guru dengan mengedepankan profesionalismenya di 
salah satu di antaranya adalah: 

1. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang 
begitu cepat dan mendasar. Dengan kondisi ini guru 

harus bisa menyesuaikan diri secara responsif, arif dan 
bijaksana. Responsif memiliki arti bagi seorang guru 
untuk bisa menguasai dengan baik produk yang 
dihasilkan dari perkembangan Ilmu Pengetahuan dan 
Teknologi, terutama yang berkaitan dengan dunia 

pendidikan. Tanpa penguasaan tersebut, maka guru 
menjadi tertinggal dan menjadi korban dari kemajuan 
Ilmu Pengetahuan dan Teknologi. 

2. Krisis moral yang diakibatkan pengaruh perkembangan 
Ilmu Pengetahuan dan Teknologi menggeser sebuah 

tatanan nilai yang ada dalam kehidupan masyarakat. 
Melalui pendidikan, seorang guru haruslah terpanggil 
untuk menanamkan nilai-nilai moral pada anak didiknya. 

3. Krisis sosial, seperti kriminalitas, kekerasan, kemiskinan 
yang terjadi dalam masyarakat. yang diakibatkan dari 

perkembangan industri memunculkan berbagai 
masalah-masalah sosial dalam masyarakat. mereka yang 
pendidikannya di bawah, ditambah kurangnya akses dan 
lemahnya ekonomi akan menjadi korban yang sejati.53  

Kondisi dan situasi dari datangnya revolusi industri 4.0. 

haruslah ditanggapi, terutama tanggapan tersebut berasal 
dari dunia pendidikan, karena dunia pendidikan memiliki 

                                                             

53Kunandar, Guru Profesional Implementasi Kurikulum Tingkat Satuan 
Pendidikan (KTSP) dan Persiapan Menghadapi Sertifikasi Guru, (Jakarta: PT. 
Raja Grafindo Persada, 2007), h. 45 
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tingkat kepercayaan yang tinggi dari masyarakat sebagai 
tempat yang telah terbukti berhasil mendidik anak didiknya 
untuk siap menghadapi tantangan dalam kondisi dan situasi 
apa pun. 

Jika guru tidak profesional maka pastilah ia tidak dapat 
survive di era revolusi industri 4.0. Untuk dapat survive, 
dibutuhkan kemampuan untuk berkompetisi dengan orang 
lain yang lebih profesional atau lebih kompetitif. Jika tidak 
memiliki kemampuan tersebut maka dengan sendirinya 

profesi guru akan hilang dengan sendirinya dari masyarakat. 

Maka dari itu, hal yang terpenting menurut Ibrahim 
Yunus adalah Penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi 
bagi seorang guru yang profesional bukanlah penguasaan 

yang hanya isapan jempol tetapi penguasaan tersebut 

haruslah tuntas dimasanya, sebab ilmu pengetahuan dan 
teknologi terus mengalami perkembangan yang sangat cepat. 
Jika guru yang profesional menguasainya hanya sebatas 
isapan jempol pastilah dengan sendirinya akan hilang atau 
dalam istilah lain ter”delete”.54   

Dari uraian di atas sudah sangat jelas menunjukkan 
bahwa profesi guru adalah profesi yang terus mengalami 
perkembangan dan itulah yang menjadi keunikan tersendiri 

bagi setiap individu dan masyarakat yang berada dalam 
zaman yang berbeda sesuai dengan perkembangan ilmu 

pengetahuan dan teknologi. Asumsi tersebut, menjadi sinyal 
buat para guru untuk terus melakukan update sehingga ilmu 
pengetahuan yang dimiliki juga ikut terupdate, namun, 
proses menjalani update tersebut janganlah tidak tuntas. 
  

                                                             

54Ibrahim Yunus, Analisis Kritis Pendidikan Era 4.0. (Yogyakarta: Mustika 
Ilmu, 2017), h. 44  
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Gambar 11. Ilustrasi Masyarakat Teknologi. 

 

Oleh karena itu, Fitri Oviyanti menambahkan dari hasil 
riset yang dilakukannya setidaknya ada tiga karakteristik 
penting yang dimiliki oleh masyarakat yang hidup di abad 21, 
dan menurut Fitri Oviyanti ini penting buat catatan bagi 

seorang guru sebelum membuat dan menyusun kerangka 
kerja yang sesuai dengan situasi masyarakat di abad 21, tiga 
karakteristik tersebut ialah: 

1. Masyarakat teknologi, yang dimaksud dengan 
masyarakat teknologi adalah masyarakat yang telah 

melek teknologi dan telah lama berinteraksi dengan 
berbagai aplikasi teknologi, sehingga dapat mengubah 
cara berpikir, bertindak bahkan mengubah bentuk dan 
pola hidup masyarakat yang sudah pasti berbeda dengan 
kehidupan sebelumnya. Dalam masyarakat tersebut, 

peran pendidikan dan guru sangat penting dan strategis, 
utamanya dalam memberikan dorongan, semangat, 

kepada anak didiknya untuk memperoleh ilmu 
pengetahuan serta terampil dalam menggunakan 
teknologi. Selain itu, yang tidak kalah pentingnya adalah 
peran pendidikan dalam memberikan arahan dan 

bimbingan agar penguasaan teknologi tidak menjadi 
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bumerang bagi masyarakat khususnya bagi anak didik 
karena kurangnya filter dari efek negatif yang dihadirkan 
oleh perkembangan teknologi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             Gambar 12. Ilustrasi Masyarakat terbuka 

 

2. Masyarakat terbuka, lahirnya teknologi komunikasi yang 

demikian maju, membuat dunia menjadi satu seolah 
tanpa batas, sehingga komunikasi antar pribadi menjadi 
makin dekat dan hampir tanpa hambatan, yang pada 

akhirnya melahirkan masyarakat yang terbuka. Dalam 
masyarakat terbuka, hubungan antara bangsa dan negara 

juga saling mempengaruhi khususnya pada aspek 
budaya. Hal tersebut dapat mengancam kehidupan 
masyarakat lain karena adanya kemungkinan 
penguasaan atau dominasi dari yang kuat, yang 
berprestasi dan yang memiliki modal yang lebih. Untuk 

menghadapi masyarakat terbuka dibutuhkan sebuah 
kualitas sumber daya manusia yang mampu 

mengembangkan kapasitasnya agar menjadi manusia 
dan bangsi yang dikenal ulet, kreatif, disiplin dan 
berprestasi sehingga tidak menjadi korban yang ditindas 
oleh era yang penuh dengan persaingan. 
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3. Masyarakat Madani, masyarakat madani merupakan 
perwujudan dari suatu masyarakat terbuka, yang salah 
satu cirinya adalah setiap individu mempunyai 
kesempatan yang sama untuk memperoleh ilmu 

pengetahuan dan keterampilan menggunakan teknologi, 
berkarya, berprestasi dan memberikan sesuatu yang 
sesuai dengan kapasitasnya. Masyarakat madani tumbuh 
dan berkembang secara natural dan tidak dengan 
perencanaan, namun masyarakat yang dibangun melalui 

pendidikan merupakan kunci utama karena dengan 
pendidikan sumber daya dapat dibangun kemudian 
nantinya menghasilkan kualitas yang memiliki 
kepribadian yang sesuai dengan budaya serta kesadaran 
yang dimiliki oleh setiap individu yang hidup 

berdampingan untuk mencapai tujuan bersama.55 

Datangnya era revolusi industri 4.0. membawa teknologi 
menjadi basis dalam kehidupan manusia. Segala hal telah 
menjadi tanpa batas dan tidak terbatas sehingga 
mengakibatkan perkembangan internet dan teknologi digital. 

Oleh karena itu, ada empat tahap perkembangan profesi guru 
yang dapat dicatat dalam rekam historis yaitu era pra-
profesinal, era profesional otonom, era profesional kolegial 
dan era profesional di era 4.0 yang menuntut peran guru 

secara optimal. Keempat tahap perkembangan 

profesionalisme guru tersebut adalah sebagai berikut: 

1. Era Pra-Profesional, di mana era tersebut mengajar 
dianggap sebagai pekerjaan yang hanya membutuhkan 
keterampilan teknis yang sederhana namun sarat dengan 
tuntutan administrasi. Oleh karena itu, seorang dapat 

menjadi guru mengajar. Pembimbingan pun masih 
sebatas pemberian semangat dan juga memanfaatkan 

kemampuan sendiri. 

                                                             

55Fitri Oviyanti, Tantangan Pengembangan Pendidikan Keguruan di Era 
Global. Vol. 7 No. 2 Nadwa Jurnal Pendidikan Islam. (Palembang 2013)  
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2. Era Prfesional Otonom, era ini dimulai pada abad ke 60 
ketika profesi guru sudah lebih baik dibandingkan 
dengan era sebelumnya. Guru dipandang sebagai pekerja 
profesional. profesional otonom meningkatkan status 

guru dan juga gaji guru. 

3. Era Profesional Kolegial, era ini dimulai saat terjadi 
ledakan pengetahuan di tahun 80an, meluasnya tuntutan 
kurikulum, meningkatnya jumlah siswa berkebutuhan 
khusus di kelas biasa dan perubahan lingkungan yang 

sangat cepat. 

4. Era Profesional (Era 4.0) yang dimulai pada abad 21. Di 
saat sekolah dituntut lebih memperhatikan pasar kerja 
atau konsumen yang kompetitif. Pekerjaan guru menjadi 

lebih kompleks tidak hanya proses mengajar namun juga 

pengembangan hubungan dengan orang tua dan 
komunitas sekolah.56 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 13. Ilustrasi spesifik guru di era 4.0 

 

                                                             

56Mutiara Aprillinda, Perkembangan Guru Profesional di Era Revolusi 
Industri 4.0 (Palembang: Menara Ilmu, 2013), h. 49.  
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Karakteristik yang lebih spesifik buat para guru di era 4.0 
yang dibangun pada era sebelumnya, memiliki semangat 
juang dan etos kerja yang tinggi, mampu memanfaatkan ilmu 
pengetahuan dan teknologi sesuai tuntutan lingkungan sosial 

masyarakat serta budaya sekitar, berperilaku profesional 
dalam mengemban tugas dan menjalani profesi, memiliki 
wawasan ke depan dan tidak satu sudut pandang dalam 
melihat permasalahan yang dialami oleh anak didiknya.57 

Dengan datangnya era revolusi industri 4.0 menjadikan 

para guru untuk terus berusaha membuktikan 
profesionalismenya, sehingga profesi guru tidak hilang di 
dalam masyarakat terganti dengan sesuatu yang bersifat 
vitual digital. Maka dari itu guru haruslah membuka dirinya 
untuk terus belajar menambah wawasan terhadap 

perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk di 
manfaatkan dalam mewujudkan cita-cita luhur yaitu 
mencerdaskan kehidupan berbangsa. 

   

B. Datangnya Covid 19 

Datangnya covid 19 membawa pengaruh pada semua 
aspek kehidupan masyarakat sehingga pemerintah harus 
mengeluarkan kebijakan dalam hal ini Menteri pendidikan 

dan kebudayaan Republik Indonesia yang mengeluarkan 

surat edaran nomor 4 tahun 2020 tanggal 26 Maret 2020 
tentang pelaksanaan kebijakan pendidikan dalam masa 
darurat penyebaran covid 19 yang secara tegas 
menyampaikan pada poin ke dua bahwa proses belajar dari 
rumah dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut: 

1. Belajar dari rumah dilaksanakan untuk memberikan 
pengalaman belajar yang bermakna bagi para anak didik, 

                                                             

57Mutiara Aprillinda, Perkembangan Guru Profesional di Era Revolusi 
Industri 4.0, h. 49-50. 
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tanpa terbebani untuk menuntaskan seluruh capaian 
kurikulum untuk kenaikan kelas maupun kelulusan. 

2. Belajar dari rumah dapat difokuskan padan pendidikan 

kecakapan hidup antara lain menanggapi isu pandemi 
covid 19. 

3. Aktivitas dan tugas pembelajaran dari rumah dapat 
bervariasi antar anak didik, sesuai minat dan kondisi 
masing-masing termasuk mempertimbangkan 

kesenjangan akses atau fasilitas belajar di rumah. 

4. Bukti atau produk aktivitas belajar dari rumah diberi 
umapan balik yang bersifat kualitatif dan berguna dari 
guru tanpa diharuskan memberi skor atau nilai yang 

bersifat kuantitatif.58  

Untuk menyikapi kebijakan dari Pemerintah serta 
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tersebut semua sekolah 
menjadi diliburkan sementara proses belajar harus tetap 
dilakukan dari rumah. Proses pembelajaran jarak jauh sendiri 
bertujuan untuk memenuhi standart pendidikan dengan 

memanfaatkan teknologi informasi dengan menggunakan 
perangkat komputer atau gadget yang dapat terhubung 
dengan anak didik atau siswa. Sehingga melalui pemanfaatan 
teknologi tersebut proses belajar mengajar bisa tetap 

dilaksanakan dengan baik. 
  

                                                             

58Roida Pakpahan dan Yuni Fitriani, Analisis Pemanfaatan Teknologi 
Informasi dalam Pembelajaran jarak jauh di tengah pandemi Virus Corona 
COVID 19, Journal of Information System, Applied, Managemen, Accounting 
and Research, Vol. 4 No. 2 Mei 2020, Jakarta; Stmik Jayakarta 
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Gambar 14. Ilustrasi Proses Belajar dari Rumah 

 

Pemanfaatan teknologi informasi dengan akses internet 
dapat dilaksanakan dengan cukup baik oleh masyarakat 
Indonesia, asumsi tersebut sejalan dengan penelitian yang 
dilakukan oleh salah satu lembaga independent merilis pada 

akhir Januari 2020 hampir 64 persen penduduk di Indonesia 
sudah terkoneksi dengan jaringan internet, sehingga jumlah 
pengguna internet di Indonesia telah mencapai 175,4 juta 
orang dari total populasi penduduk Indonesia yang jumlah 

sekitar 272,1 juta jika dibanding dengan tahun 2019 jumlah 

pengguna internet meningkat menjadi 17 persen atau 25 juta 
pengguna.59 

Saat ini, beberapa teknologi  informasi yang dapat 
dimanfaatkan sebagai media pembelajaran di antaranya 
penggunaan e-learning. Penggunaan e-learning peserta didik 

tidak hanya mendengarkan penjelasan materi pembelajaran 
dari guru tetapi siswa dapat secara aktif mengamati, 

                                                             

59Roida Pakpahan dan Yuni Fitriani, Analisis Pemanfaatan Teknologi 
Informasi dalam Pembelajaran jarak jauh di tengah pandemi Virus Corona 
COVID 19, Journal of Information System, Applied, Managemen, Accounting 
and Research, Vol. 4 No. 2 Mei 2020, Jakarta; Stmik Jayakarta 
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melakukan, mendemonstrasikan  materi bahan ajar dengan 
cara virtual ke dalam beberapa format sehingga 
pembawaannya menjadi dinamis sehingga dapat memotivasi 
peserta didik untuk lebih jauh dalam proses pembelajaran.60    

Jadi E-learning adalah teknologi informasi dan 
komunikasi untuk mengaktifkan siswa untuk belajar kapan 
pun dan di mana pun, menurut Dahiya dalam Hartanto e-
learning memiliki dua tipe yaitu synchronous training dan 
Asynchronous. Dahiya menambahkan synchronous berarti 

pada waktu yang sama, dengan kata lain proses pembelajaran 
terjadi pada saat yang sama antara pendidik dan peserta 
didik. Dalam hal ini memungkinkan interaksi langsung antara 
pendidik dan peserta didik secara online. Dalam prakteknya 
synchronous training mengharuskan guru dan peserta 

didiknya mengakses internet secara bersamaan. Dalam 
proses tersebut, guru memberikan materi pembelajaran 
dalam bentuk makalah atau powerpoint dan peserta didik 
dapat mendengarkan secara langsung melalui akses jaringan 
internet. Kemudian peserta didik juga dapat mengajukan 

pertanyaan atau komentar secara langsung melalui chat 
window. Synchronous training adalah bentuk virtual kelas 
yang ada di kehidupan nyata, atau biasa juga disebut dengan 
google class. Kemudian asynchronous berarti tidak dalam 

satu waktu yang bersamaan. Jadi peserta didik dapat 

mengakses materi pelajaran kapan dan di mana pun. Untuk 
guru sendiri dapat menyelesaikan pembelajarannya sesuai 
rentang jadwal yang sudah ditentukan. Pembelajaran dapat 
berbentuk bacaan, animasi, simulasi, permainan dan quis 
serta pengumpulan tugas.61 

Pada awalnya  pelaksanaan proses belajar jarak jauh 
menjadi sesuatu pengalaman baru buat sebagian guru, seiring 

                                                             

60Hartono,Penggunaan E-Learning sebagai Media Pembelajaran, Jurnal 
UNEJ, diakses, 1 juli 2020  

61Hartono,Penggunaan E-Learning sebagai Media Pembelajaran, Jurnal 
UNEJ, diakses, 1 juli 2020  



52 
 

dengan itu perubahan paradigma juga terjadi di tengah-
tengah masyarakat. sehingga banyak hal yang perlu untuk 
dipersiapkan untuk mengantisipasi setiap situasi yang 
bersifat tidak pasti. Bukan menjadi sesuatu yang bersifat 

otomatis yang mengikut pada situasi yang bersifat tidak pasti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 15. Ilustrasi Pengalaman Belajar Jarak Jauh 

 

Artinya setiap individu harus belajar beradaptasi dan 
ketika individu tersebut belajar tidak secara otomatis tuntas 

dengan segera, melainkan melalui proses dan waktu yang 
melibatkan banyak aspek. Salah satu aspek tersebut ialah 

lingkungan. Jika lingkungan sekolah tidak terlalu efektif 
dalam membantu anak didik untuk memahami materi 
pelajaran yang disampaikan oleh guru, bagaimana kalau 
lingkungan yang bersifat maya, sebagai suatu bagian dari 
proses belajar jarak jauh. 

Intinya pengintegrasian teknologi digunakan dalam 

rangka memanfaatkan teknologi pendidikan di ruang kelas 
yang didasarkan pada keyakinan bahwa teknologi dapat 
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meningkatkan pengajaran dan memfasilitasi pembelajaran.62 
Pada aspek anak didik perlu dikembangkan kemampuan dan 
keterampilan tehadap penggunaan atau pemanfaatan 
teknologi sehingga menjadi anggota masyarakat yang 

produktif dalam ekonomi global yang kompetitif. 

Kondisi darurat covid 19 menjadi landasan pelaksanaan 
pembelajaran jarak jauh, sehingga memiliki konsekuensi 
terhadap pelaksanaan secara mikro dan makro. Kondisi 
darurat tersebut belum dapat di atasi oleh masyarakat luas. 

Sehingga penguatan teknologi pada guru umumnya selalu 
diarahkan kepada teknologi informasi dan komunikasi. 
Seperti yang dikemukakan oleh Praherdhiono dkk 
mengatakan dari hasil penelitian yang dilakukan terkait 
dengan beberapa perangkat dan metode pembelajaran 

berbasis teknologi informasi dan komunikasi terbukti 
mendukung pengembangan proses pembelajaran dalam 
merencanakan hingga mengimplementasikan pada sistem 
pembelajaran.63 

Beberapa perangkat pembelajaran sebenarnya telah 

dikembangkan sebelum datangnya covid 19, dan seiring 
dengan perkembangan tidak bisa dipungkiri lagi bahwa 
teknologi informasi dan komunikasi telah berkembang 

dengan cepat, sehingga memungkinkan munculnya 
pendekatan teknologi baru yang terus berubah, sehingga 

semakin banyak orang yang belajar melalui aplikasi mobile 
dengan menggunakan smartphone. 

Kebutuhan yang muncul kemudian adalah aplikasi 
mobile dalam berbagai macam komponen. Menurut 
Rosmisatriawahono dalam Hartanto menyebutkan bahwa 

                                                             

62Januszewski, A., & Molenda, M. Educational Technology: A Definition 
With Commentary. Routledge, 2013  

63Praherdhiono, Teori dan Implementasi Teknologi Pendidikan: Era 
Belajar Abad 21 dan Revolusi Industri 4.0. (Palembang, Seribu Bintang, 2019), 
h. 29. 
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komponen yang dimaksud ialah infrastruktur e-learning, 
infrastruktur tersebut merupakan sistem perangkat lunak 
yang memvirtualisasi proses belajar mengajar secara 
konvensional untuk administrasi, dokumentasi, laporan 

suatu program pelatihan, ruangan kelas dan peristiwa online, 
program e learning dan konten pelatihan merupakan proses 
belajar yang terhubung dari beberapa fitur. Seperti fitur 
whatsapp. Whatsapp merupakan salah media komunikasi 
yang sangat populer digunakan saat ini, whatsapp 

merupakan salah satu aplikasi yang digunakan untuk 
melakukan percakapan baik menggunakan teks, suara 
maupun video. Fitur wharsapp menawarkan pengalaman 
bertukar pesan dan panggilan yang sederhana. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 16. Ilustrasi Infrastruktur E Learning 

 

Menurut Niken dalam Roida Pakpahan, menyebutkan 
whatsapp adalah aplikasi yang paling diminati masyarakat 
dalam berkomunikasi lewat interner. Sekitar 83% dari 171 

juta pengguna internat di Indonesia adalah pengguna 
Whatsapp, sehingga dari data tersebut, pilihan aplikasi yang 

dapat mendukung proses pembelajaran jarak jauh adalah 
aplikasi whatsapp. 
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C. Review Pembelajaran Daring 

Sebagaimana yang telah dikemukakan di atas, bahwa 
metode pembelajaran yang dilakukan selama pandemi covid 

19 adalah metode pembelajaran jarak jauh atau yang biasa 
disebut pembelajaran lewat daring. 

Pembelajaran dengan menggunakan teknologi baru 
tersebut memang berjalan cukup lancar di waktu awal 
kebijakan belajar jarak jauh diterapkan. Seperti hasil survei 

yang dilakukan oleh Melania terhadap siswa yang melakukan 
kegiatan pembelajaran daring, hasilnya menunjukkan 
sebagian siswa memiliki alasan yang sangat menarik ketika 
menerima pembelajaran daring di antaranya pembelajaran 
daring yang diterima cukup menyenangkan, santai, singkat, 

praktis, hemat waktu dan hemat tenaga, tanpa harus 

terbebani dengan aturan formal saat berada di dalam kelas. 
Kemudian dalam hasil penelitian tersebut Melania juga 
mengemukakan bahwa manfaatnya dapat dirasakan orang 
tua untuk lebih mengawasi dan mengontrol anak-anaknya 
dalam belajar. Kemudian bagi guru dan siswa menjadi melek 

teknologi sebagai salah satu tanda masyarakat teknologi di 
era milenium sekarang.64 
  

                                                             

64Melania, Pembelajaran Daring, Apakah Efektif untuk Indonesia, 
https://muda.kompas.id/baca/2020/04/06/pembelajaran-daring-apakah-
efektif-untuk-indonesia/ diakses tanggal 9 Agustus 2020 

https://muda.kompas.id/baca/2020/04/06/pembelajaran-daring-apakah-efektif-untuk-indonesia/
https://muda.kompas.id/baca/2020/04/06/pembelajaran-daring-apakah-efektif-untuk-indonesia/
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Gambar 17. Ilustrasi evaluasi pelaksanaan pembelajaran 
daring 

 

Evaluasi pelaksanaan pembelajaran daring tidak 
selamanya berjalan dengan lancar seperti penelitian yang 
dilakukan oleh Arora dan Srinivasan yang menemukan 

bahwa di beberapa negara yang menerapkan sistem 
pembelajaran daring merasakan manfaat yang sangat kecil 
dari pada yang diharapkan. Kemudian masalah jaringan, 
kurangnya pelatihan dan kurangnya kesadaran 

dikategorikan sebagai tantangan utama yang harus dihadapi 

oleh pendidik. Setelah itu, kurangnya kehadiran, kurangnya 
sentuhan pribadi dan kurangnya interaksi karena masalah 
konektivitas ditemukan menjadi kelemahan signifikan dari 
pembelajaran daring.65 

Penelitian serupa juga datang dari Mohammad Wahyudi, 

ia menemukan bahwa yang menjadi kendala serius untuk 

                                                             

65Amit Kumar Arora & Srinivasan, Dampak Pandemi Covid 19 pada 
Proses Belajar Mengajar: Kajian Guru Perguruan Tinggi. Prabandhan: Indian 
Journal of Management Vol. 13 No. 4. 
http://www.indianjournalofmanagement.com/index.php/pijom/article/view
/151825 diakses tanggal 10 Agustus 2020   

http://www.indianjournalofmanagement.com/index.php/pijom/article/view/151825
http://www.indianjournalofmanagement.com/index.php/pijom/article/view/151825
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menjalankan pembelajaran daring ada pada peserta didik 
yang berasal dari kalangan yang kurang beruntung secara 
ekonomi.66 Hal senada juga dikemukakan oleh Agus 
Purwanto yang mengatakan kendala yang dialami oleh murid, 

guru dan orang tua dalam kegiatan belajar mengajar daring 
yaitu penguasaan teknologi masih kurang, penambahan biaya 
kuota internet, adanya pekerjaan tambahan bagi orang tua 
dalam mendampingi anak belajar, komunikasi dan sosialisasi 
antar siswa, guru dan orang tua menjadi berkurang dan jam 

kerja yang menjadi tidak terbatas bagi guru karena harus 
berkomunikasi dan berkoordinasi dengan orang tua, guru 
lain dan kepala sekolah.67 

Selain itu, menurut Anugrah permasalahan dalam 
implementasi pembelajaran daring berada pada tugas guru 

yang terlalu banyak belum lagi keluhan soal kuota dan 
jaringan internet yang serba terbatas.68 Sementara, dari hasil 
riset yang dikeluarkan dari Kementerian Pemberdayaan 
Perempuan dan Perlindungan Anak yang dipublikasikan di 
halaman VOAIndonesia.com pada bulan Mei 2020 

mengungkapkan bahwa 58 persen anak mengaku tidak 
senang selama menjalani pembelajaran daring karena 
interaksi dengan teman menjadi terbatas. Selain itu, 
keterbatasan teknologi berupa fasilitas internet dan sekolah 

belum punya program yang baik untuk sistem belajar di 

                                                             

66Mochamad Wahyudi, Covid 19 dan Potret Pembelajaran Berbasis E 
Learning, https://republika.co.id/berita/q8gkaa374/covid19-dan-potret-
pembelajaran-berbasis-elearning diakses pada tanggal 10 Agustus 2020   

67Purwanto, A., Pramono, R., Asbari, M., Hyun, C., Wijayanti, L., Putri, R., 
& santoso, priyono. (2020). Studi Eksploratif Dampak Pandemi COVID-19 
Terhadap Proses Pembelajaran Online di Sekolah Dasar. EduPsyCouns: 
Journal of Education, Psychology and Counseling, 2(1), 1-12. Retrieved from 
https://ummaspul.e-journal.id/Edupsycouns/article/view/397 diakses pada 
tanggal 10 Agustus 2020 

68Dwi Anugrah, Dinamika Pembelajaran Daring di Tengah Pandemi 
Covid 19, http://beritamagelang.id/kolom/dinamika-pembelajaran-daring-di-
tengah-pandemi-covid-19 diakses pada Tanggal 10 Agustus 2020   

https://republika.co.id/berita/q8gkaa374/covid19-dan-potret-pembelajaran-berbasis-elearning
https://republika.co.id/berita/q8gkaa374/covid19-dan-potret-pembelajaran-berbasis-elearning
https://ummaspul.e-journal.id/Edupsycouns/article/view/397
http://beritamagelang.id/kolom/dinamika-pembelajaran-daring-di-tengah-pandemi-covid-19
http://beritamagelang.id/kolom/dinamika-pembelajaran-daring-di-tengah-pandemi-covid-19
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rumah. Sementara, sekolah dan guru memberi tugas pada 
anak didik secara beruntun sesuai kondisi sebelum Covid-
19.69 

Hal senada juga dikemukakan oleh Komisioner Komisi 
Perlindungan Anak Indonesia bidang Pendidikan Retno 
Listyarti, di halaman VOAIndonesia.com di bulan April 2020 
ia mengatakan selama wabah covid 19 lembaga KPAI telah 
menerima 213 pengaduan dari siswa dan orang tua dari 
berbagai daerah terkait penerapan pembelajaran jarak jauh 

yang sudah berlangsung. Sebagian besar siswa mengadu soal 
penugasan harian dari guru yang berat sementara waktu 
pengajaran yang pendek. Kemudian ada juga siswa yang 
ditugaskan untuk menulis esai hampir semua bidang studi, 
bahkan proses pembelajaran itu bahkan terasa semakin berat 

bagi sebagian siswa yang tidak memiliki kuota internet. 
Sementara pengaduan dari orang tua siswa adalah yang 
merasa keberatan membayar uang iuran sekolah secara 
penuh sementara aktivitas pembelajaran di sekolah tidak 
penuh dan juga imbas ekonomi yang dirasakan oleh orang tua 

semenjak wabah covid 19 muncul. Dari semua aduan tersebut 
Komisioner KPAI yang membidangi Pendidikan 
merekomendasikan agar Kementerian Pendidikan dan 
Kementerian Agama supaya menetapkan kurikulum di situasi 

darurat, Retno menambahkan penetapan kurikulum di situasi 

darurat itu penting supaya dinas pendidikan daerah tidak 
melakukan tekanan terhadap guru untuk menyelesaikan 
target kurikulum seperti pada situasi normal. Tekanan 
terhadap guru dalam bentuk kewajiban wajib lapor hasil 
penilaian atau kinerja kepada dinas pendidikan sehingga 
guru merasa terpaksa untuk memberikan tugas setiap hari 

                                                             

69Yudha Satriawan, Hardiknas: Belajar di Rumah, Berdamai dengan 
Teknologi di Tengah Pandemi, https://www.voaindonesia.com/a/hardiknas-
belajar-di-rumah-berdamai-dengan-tekonologi-di-tengah-
pandemi/5402794.html diakses pada tanggal 10 Agustus 2020    

https://www.voaindonesia.com/a/hardiknas-belajar-di-rumah-berdamai-dengan-tekonologi-di-tengah-pandemi/5402794.html
https://www.voaindonesia.com/a/hardiknas-belajar-di-rumah-berdamai-dengan-tekonologi-di-tengah-pandemi/5402794.html
https://www.voaindonesia.com/a/hardiknas-belajar-di-rumah-berdamai-dengan-tekonologi-di-tengah-pandemi/5402794.html
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kepada siswanya sesuai jadwal bidang studi yang mereka 
ajarkan.70  

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dikemukakan di 

atas proses pembelajaran jarak jauh atau yang biasa disebut 
pembelajaran daring (dalam Jaringan), masih menemui 
permasalahan, ada pun permasalahan yang dimaksud 
dijelaskan oleh Mochamad Dimas Pamungkas dalam hasil 
penelitiannya menyebutkan tiga hal yang menjadi kendala 
dalam menjalakan proses pembelajaran jarak jauh di 

antaranya adalah keterbatasan penguasaan teknologi, akses 
internet yang kurang memadai dan Kendala ekonomi.71  

Keterbatasan penguasaan teknologi baik itu bersumber 
dari guru itu sendiri, siswa atau orang tua. Secara signifikan 

mempengaruhi proses pembelajaran jarak jauh, namun 

bukan berarti mereka tidak memiliki teknologi tersebut. 
Kepemilikan teknologi tersebut hanya sebatas untuk hiburan, 
seperti mendengarkan musik atau bermain game. Sementara 
dalam situasi pandemi covid 19 serta pembelajaran jarak 
jauh yang dilakukan membutuhkan kemampuan penguasaan 

teknologi tersebut untuk mempermudah pelaksanaan belajar 
jarak jauh. 

Adapun teknologi atau aplikasi yang dapat mendukung 

pembelajaran jarak jauh ialah:  

1. Pemanfaatan Aplikasi Whatsapp 

Salah satu teknologi yang sangat akrap dengan 
kehidupan seharian adalah Smartphone, dan salah satu 

                                                             

70Sasmito Madrin, KPAI: Siswa keluhkan Pembelajaran Berat di Tengah 
Wabah Corona, https://www.voaindonesia.com/a/kpai-siswa-keluhkan-
pembelajaran-berat-di-tengah-wabah-corona/5369689.html diakses pada 
tanggal 10 Agustus 2020   

71Mochamad Dimas Pamungkas, Tantangan Pendidikan di Indonesia di 
Masa Pandemi Covid 19, 
https://www.academia.edu/43577404/TANTANGAN_PENDIDIKAN_DI_INDO
NESIA_DIMASA_PANDEMI_COVID_19, diakses pada tanggal, 11 Agustus 2020  

https://www.voaindonesia.com/a/kpai-siswa-keluhkan-pembelajaran-berat-di-tengah-wabah-corona/5369689.html
https://www.voaindonesia.com/a/kpai-siswa-keluhkan-pembelajaran-berat-di-tengah-wabah-corona/5369689.html
https://www.academia.edu/43577404/TANTANGAN_PENDIDIKAN_DI_INDONESIA_DIMASA_PANDEMI_COVID_19
https://www.academia.edu/43577404/TANTANGAN_PENDIDIKAN_DI_INDONESIA_DIMASA_PANDEMI_COVID_19
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aplikasi yang biasa digunakan dalam teknologi smartphone 
adalah whatsapp. Pemanfaatan whatsapp diharapkan dapat 
membantu pelaksanaan proses pembelajaran daring. Dengan 
asumsi, aplikasi tersebut sangat dekat dengan kehidupan 

sehari-hari, namun dari beberapa hasil penelitian yang 
dilakukan salah satunya yang berasal dari Mirzon Daheri 
menyimpulkan bahwa pemanfaatan aplikasi whatsapp 
sebagai media pembelajaran daring dinilai kurang efektif 
dalam mencapai tujuan pembelajaran karena beberapa faktor 

di antaranya kurangnya penjelasan yang secara menyeluruh 
dan sederhana dari guru, kemudian rendahnya aspek afektif 
dan psikomotorik pada pembelajaran daring, belum lagi 
sinyal internet lalu kesibukan orang tua dan latar belakang 
pendidikan orang tua.72 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 18. Ilustrasi penggunaan aplikasi whatsapp dalam 
pelaksanaan pembelajaran daring 

 

Namun dalam penelitian yang dilakukan oleh Wahyudin 

Darmalaksana menunjukkan bahwa pemanfaatan aplikasi 
WhatsApp sebagai media pembelajaran daring cukup efektif. 

Wahyudin Darmalaksana menambahkan bahwa efektivitas 

                                                             

72Mirzon Daheri dkk, Efektifitas WhatsApp sebagai Media Belajar 
Daring, Jurnal Basicedu, Vol. 4 No. 4 Tahun 2020 Universitas Pahlawan 
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pembelajaran dengan menggunakan aplikasi whatsapp 
dibagi ke dalam tiga bagian, bagian pertama pembuatan grup 
whatsapp, bagian kedua pengelolaan kelas dan bagian ketiga 
adalah capaian pembelajaran. Pada bagian pertama guru 

membuat grup whatsapp berdasarkan nomor kontak setiap 
orang tua siswa atau siswa yang bersangkutan, setelah itu 
guru membuat rencana pembelajaran dan di sampaikan 
melalui grup whatsapp, dari hasil pengamatan yang 
dilakukan selama 10 hari menunjukkan hasil pelaksanaan 

pembelajaran daring berjalan cukup lancar. Selanjutnya di 
bagian pengelolaan kelas sebagaimana yang telah dibuatkan 
perencanaannya mulai absensi, pengumpulan tugas, 
pembahasan mata pelajaran dan sesi interaktif juga 
menunjukkan hasil yang cukup lancar dengan menghasilkan 

pembelajaran daring di arsipkan ke dalam google drive. 
Kemudian di bagian capaian belajar menunjukkan hasil yang 
cukup memuaskan karena telah memenuhi target 
pembelajaran minimal sampai pelaksanaan ujian tengah 
semester.73 

Dari hasil penelitian yang telah dikemukakan di atas, 
penulis menyimpulkan bahwa efektif atau tidaknya 
penggunaan aplikasi whatsapp dalam membantu proses 
pembelajaran daring, dikembalikan pada konteks 

pemahaman setiap konten yang disediakan whatsapp dan 

implementasi perencanaan pembelajaran. 

2. Pemanfaatan Aplikasi Facebook 

Selain aplikasi whatsapp, aplikasi facebook juga sangat 
sering digunakan sebagai tempat curhatan, postingan setiap 
momen-momen penting, saling balas komentar. Namun 

dibalik itu semua, ternyata dapat juga dimanfaatkan sebagai 

media pembelajaran daring, dengan syarat harus memiliki 

                                                             

73Wahyudin Darmalaksana, WhatsApp Kuliah Mobile, 
http://digilib.uinsgd.ac.id/30354/ diakses pada tanggal 11 Agustus 2020  

http://digilib.uinsgd.ac.id/30354/
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akun facebook yang terkoneksi langsung dengan jaringan 
internet. 

Sejak kemunculan aplikasi facebook di tahun 2004, 

secara signifikan mendapat popularitas mendunia dan 
menjadi salah satu jejaring sosial yang paling populer di 
setiap kalangan khususnya di kalangan remaja yang masih 
duduk di bangku sekolah. Oleh karena itu, pemanfaatan 
aplikasi facebook sebagai salah satu bagian dari inovasi 
pembelajaran yang dilakukan oleh guru sehingga 

pembelajaran tidaklah membosankan. 

Menurut Mangkulo dalam Lita Luthfiyanti menjelaskan 
sebelum menggunakan aplikasi facebook sebagai media 
pembelajaran dalam jaringan (daring), seorang guru terlebih 

dahulu membuat perencanaan pembelajaran yang dapat di 

terapkan pada fitur-fitur aplikasi facebook. Berikut 
penjelasan perencanaan pembelajaran yang maksud oleh 
Mangkulo: 

a. Penyampaian materi pelajaran, aplikasi facebook 

menawarkan beberapa fitur yang dapat digunakan untuk 
menyampaikan materi yang berhubungan dengan pokok 
bahasan, seperti memanfaatkan fitur share link, foto, 
video, membuat status yang relevan dengan pokok 

bahasan materi, dan membuat ringkasan pokok bahasan 
materi dengan fitur note atau docs pada grup facebook.    

b. Jadwal pelajaran dan ujian, seorang guru dapat membuat 
jadwal pelajaran dan jadwal ujian atau evaluasi secara 
online dengan menggunakan aplikasi facebook. Dengan 
demikian, siswa dapat melihat jadwal kapan saja dan di 
mana saja. Pembuatan jadwal dengan cara menggunakan 

aplikasi acara yang bergambar kalender yang ada pada 
akun facebook. 

c. Melakukan diskusi, facebook juga menawarkan fitur 
untuk diskusi baik antara guru dengan siswa atau siswa 

dengan siswa. Dalam diskusi tersebut berbagai topik 
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yang berhubungan dengan materi mata pelajaran dapat 
dibahas, di mana saja dan kapan saja.74 

 

 

 

 

  

 

 

Gambar 19. Ilustrasi pembelajaran dengan memanfaatkan 

grup di dalam aplikasi facebook 

 

Dari uraian di atas, pemanfaatan aplikasi facebook dalam 
pelaksanaan pembelajaran daring merupakan alternatif 
solusi untuk memutus rantai penyebaran covid 19. Dari hasil 
penelitian yang dilakukan oleh Lita Luthfiyanti 

mengungkapkan bahwa inovasi pembelajaran perlu untuk 
dilakukan agar peserta didik tidak membosankan. Salah 
satunya dengan menggunakan aplikasi facebook. Facebook 

adalah salah satu media sosial yang memiliki fitur-fitur 
aplikasi yang digunakan untuk berkomunikasi dengan 

pengguna lainnya, mulai dari pendidikan, bisnis dan hiburan. 
Banyak kegiatan dapat dikembangkan dengan menggunakan 
aplikasi facebook. Salah satu kegiatan tersebut adalah 
kegiatan mengajar, dengan facebook guru bisa berinovasi 
dengan cara membuat grup yang ada hubungannya dengan 

mata pelajaran yang diajarkan. Selain tempat guru untuk 
berinovasi, guru juga dapat bersosialisasi dengan anak 
didiknya khususnya yang berhubungan dengan 

                                                             

74Luthfiyanti, L. Pemanfaatan Media Sosial Facebook dalam 
Pembelajaran Bahasa Indonesia di Sekolah. 
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pengembangan salah satu kompetensi guru. Sehingga secara 
otomatis dapat guru dapat menambah wawasan di bidang 
teknologi, kemudian ruang konsultasi buat anak didiknya 
yang merasa malu untuk bertatap muka secara langsung.75 

3. Pemanfaatan Aplikasi Zoom Cloud Meeting 

Seperti yang telah dijelaskan di awal bahwa untuk 
memutus rantai penyebaran virus covid 19, Pemerintah telah 
mengeluarkan kebijakan pembatasan sosial besar-besarnya, 

efek kebijakan tersebut berdampak pada sistem pendidikan. 
Sehingga, sistem pembelajaran yang biasanya dilakukan 
secara konvensional menjadi sistem pembelajaran jarak jauh 
atau yang biasa disebut pembelajaran dalam jaringan 
(daring). 

Salah satu aplikasi yang dapat dimanfaatkan untuk 
membantu proses pembelajaran daring ialah zoom cloud 
meeting. Aplikasi tersebut berupa alat bantu virtual yang 
dapat memudahkan interaksi antara individu yang satu 
dengan individu yang lainnya. Oleh karena itu, melalui 

aplikasi ini proses pembelajaran jarak jauh dapat sedikit 
teratasi.  

Namun, dari hasil penelitian yang dilakukan oleh 
Fitriyani dkk, mengatakan bahwa pemanfaatan aplikasi Zoom 
Cloud Meeting seakan menjadi kelas baru dalam proses 

pembelajaran. Solusi pembelajaran, meskipun banyak siswa 
atau orang tua siswa mengeluhkan tentang proses 
pembelajaran daring. Namun ini keadaan yang harus tetap 
dijalani oleh semua guru dan semua siswa sampai masa 
pandemi virus covid 19 dapat 100% teratasi.76   

                                                             

75Luthfiyanti, L. Pemanfaatan Media Sosial Facebook dalam 
Pembelajaran Bahasa Indonesia di Sekolah.  

76FITRIYANI, Fitriyani; FEBRIYENI, Marisa Deza; KAMSI, Nurlila. 
Penggunaan Aplikasi Zoom Cloud Meeting pada Proses Pembelajaran Online 
Sebagai Solusi di Masa Pandemi Covid 19. Edification Journal, 2020, 3.1: 23-
34.   



65 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 20. Ilustrasi pembelajaran lewat zoom meeting 

Fitriyani dkk. juga menambahkan di antara keluhan 
siswa yang didapatkan dari hasil penelitiannya adalah kuota 

yang terbatas sebanyak 21,5%, jaringan tidak stabil sebanyak 
23,4% dan tugas yang menumpuk sebanyak 30,6%.  Untuk 
mengatasi ketiga keluhan tersebut, Fitriyani dkk 
menawarkan solusinya. Pertama durasi penyampaian materi 
tidaklah perlu terlalu panjang, karena akan memakan kuota 

yang cukup banyak, sementara masalah yang paling banyak 
dikeluhkan oleh siswa ialah banyaknya tugas yang tertumpuk 
sehingga membuat siswa semakin stress bahkan sampai 
trauma, dari kondisi tersebut membuat perkembangan siswa 

semakin terhambat dari aspek psikologi dan akademik.77 

4. Pemanfaatan Aplikasi “ruang guru” 

Upaya untuk memutus rantai penyebaran pandemi virus 
covid 19, keberadaan aplikasi “ruang guru” cukup bisa 
membantu pelaksanaan pembelajaran dalam jaringan 
(daring). Sebab “ruang guru” menyediakan sistem tata kelola 

pembelajaran yang lebih modern serta dapat dimanfaatkan 

                                                             

77FITRIYANI, Fitriyani; FEBRIYENI, Marisa Deza; KAMSI, Nurlila. 
Penggunaan Aplikasi Zoom Cloud Meeting pada Proses Pembelajaran Online 
Sebagai Solusi di Masa Pandemi Covid 19. Edification Journal, 2020, 3.1: 23-
34.   
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oleh para siswa dan guru. Aplikasi “ruang guru” di produksi 
oleh PT. Ruang Raya Indonesia yang bergerak dibidang 
penyedia layanan dan konten pendidikan berbasis teknologi 
yang didirikan pada bulan April 2014 oleh Muhammad Iman 

Usman dan Belva Devera.78 semenjak itu aplikasi “ruang 
guru” banyak diminati oleh masyarakat khususnya di 
kalangan pelajar. Sehingga membuat keduanya berhasil 
masuk ke dalam jajaran pengusaha muda sukses  versi forbes 
30 under 30 untuk perusahaan yang menyediakan layanan 

teknologi komunikasi di asia79. Dan sampai saat ini, aplikasi 
“ruang guru” mudah untuk didapatkan di salah satu aplikasi 
smartphone yaitu google playstore, dan telah banyak di 
download lebih dari sepuluh juta orang.     

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 21. Ilustrasi Logo “ruang guru” 

 

Aplikasi “ruang guru” banyak menyediakan konten mulai 
dari tingkat SD, SMP dan SMA semuanya telah disesuaikan 
dengan kurikulum yang diterapkan di Indonesia. Selain itu, 
desain serta rancangan pembelajarannya dibuat oleh tenaga 

didik yang berpengalaman dan terbaik dibidang studinya. 
                                                             

78RAHADIAN, Dian; RAHAYU, Gina; OKTAVIA, Risma Rahma. Teknologi 
Pendidikan: Kajian Aplikasi Ruangguru Berdasarkan Prinsip dan Paradigma 
Interaksi Manusia dan Komputer. Jurnal Petik, 2019, 5.1: 11-24.  

79https://ruangguru.com/general/about diakses pada tanggal 12 
Agustus 2020  

https://ruangguru.com/general/about
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Dengan demikian, keberadaan aplikasi “ruang guru” 
merupakan inovasi dalam dunia pendidikan sebagai tempat 
untuk mencari dan memberi informasi, bertukar pikiran 
dengan menggunakan perangkat smartphone yang ada 

ditangan dan terhubung dengan jaringan internet, sehingga 
wawasan dari setiap anak didik dapat terus bertambah.  

Sejak kemunculan aplikasi “ruang guru” selalu 
menampilkan fitur-fitur layanan terbarunya sebagai upaya 
untuk menjawab kebutuhan penggunanya, ketika memasuki 

di tahun ajaran baru, aplikasi “ruang guru” memperkenalkan 
rangkaian fitur terbarunya yaitu: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 22. Ilustrasi fitu baru raung guru di semester dua di 
tahun ajaran baru 2019-2020 

 

a. Konsep Kilat 

Konsep kilat merupakan konsep yang dapat membantu 
para siswa mempersiapkan dirinya menghadapi ujian tertulis 

berbasis komputer (UTBK), fitur ini mengulas setiap 

pembahasan utama materi yang sering muncul dalam UTBK 
yang berbentuk video berdurasi, selain itu video yang 
ditampilkan juga mengulas berbagai macam tips dan trik 
mengerjakan soal-soal UTBK.     
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b. Pendidikan Karakter 

Fitur ini berisi kumpulan video animasi yang berisi 
berbagai macam muatan yang mengulas berbagai macam 

topik seperti konsep pengenalan diri, perilaku sopan santun, 
menjalin persahabatan dan masih banyak lagi. 

c. Live Teaching 

Fitur live teaching di tayangkan setiap hari, sehingga 
setiap anak didik mendapat panduan langsung serta 

berinteraksi langsung dengan tenaga didik yang profesional. 
secara teori proses interaksi yang dilakukan memiliki tujuan, 
harapan dan kepentingan yang bergerak dalam satu sistem 
yang disebut input. Kemudian, output dapat bermacam-

macam seperti informasi yang dapat menambah wawasan 

pengguna aplikasi “ruang guru” khususnya pada fitur live 
teaching.      

d. Print Soal 

Setiap soal-soal yang berada di bank soal aplikasi “ruang 
guru” dapat di download secara langsung kemudian dicetak 

untuk dikerjakan secara langsung di atas kerja, jadi setiap 
pengguna dapat memindai soal yang dikerjakan melalui 
aplikasi scan “ruang guru” dan saat itu juga langsung terlihat 
nilai dari hasil pembelajaran.80 

Dari beberapa fitur aplikasi “ruang guru” yang telah 

dijelaskan di atas, membuat mekanisme belajar menjadi tidak 
mengenal ruang dan waktu. Namun apakah semuanya itu 
tepat sasaran, berdasarkan hasil penelitian terdahulu 
mengenai beberapa fitur aplikasi “ruang guru” seperti yang 
dilakukan oleh Aldhy Oktavianto yang berlokasi di MAN 4 

Jakarta, dari 45 responden siswa siswi angkatan 2020 yang 
pernah menggunakan dan masih menggunakan aplikasi 
“ruang guru”. Menyatakan penggunaan aplikasi “ruang guru” 

                                                             

80https://www.suara.com/tekno/2020/01/05/113020/sambut-
semester-baru-aplikasi-ruangguru-kenalkan-fitur-baru?page=1 yang diakses 
pada tanggal 12 Agustus 2020  

https://www.suara.com/tekno/2020/01/05/113020/sambut-semester-baru-aplikasi-ruangguru-kenalkan-fitur-baru?page=1
https://www.suara.com/tekno/2020/01/05/113020/sambut-semester-baru-aplikasi-ruangguru-kenalkan-fitur-baru?page=1
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dan fitur live teaching sangat efektif dan siswa siswi angkatan 
2020 pada MAN 4 Jakarta merasa puas atas kinerja guru 
profesional di fitur live teaching karena dapat membantu 
mengerjakan tugas sekolah.81 

Selain penelitian yang dilakukan oleh Aldhy Oktavianto, 
Dian Putri Permatasari juga menambahkan dari hasil 
penelitian yang dilakukannya menunjukkan bahwa pengaruh 
fitur pada aplikasi “ruang guru” terhadap tingkat pemahaman 
siswa pengguna aplikasi “ruang guru” memiliki pengaruh 

yang cukup signifikan. Hal itu disebabkan oleh 
perkembangan teknologi saat ini menjadi sebuah alasan 
untuk menggunakan media pendidikan yang lebih mudah dan 
canggih sehingga dapat memudahkan siswa untuk belajar 
kapan pun dan di mana pun.82 Sementara hasil penelitian 

yang dilakukan oleh Hernita Siallagan juga menunjukkan 
pengaruh yang sangat signifikan artinya setiap fitur yang 
dimiliki oleh aplikasi “ruang guru” mempengaruhi minat 
belajar siswa.83 

5. Pemanfaatan Aplikasi Youtube   

Menurut Baskoro dalam Rian Pradikta, youtube 
merupakan situs video yang menyediakan berbagai informasi 
berupa gambar bergerak dan bisa diandalkan. Sehingga, 

dapat dimanfaatkan sebagai media pembelajaran jarak 

                                                             

81OKTAVIANTO, Aldhy. Efektivitas Komunikasi Interpersonal Melalui 
Fitur Live Teaching Aplikasi Ruangguru (Survei pada Siswa Siswi MAN 4 
Jakarta). Bachelor's Thesis. Fakultas Ilmu Dakwah dan Ilmu Komunikasi 
Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.  

82PERMATASARI, Dian Putri; SOEDARSONO, Dewi K. Pengaruh 
Penggunaan Fitur Ruangbelajar Terhadap Tingkat Pemahaman Siswa 
Pengguna Aplikasi Ruang Guru. eProceedings of Management, 2019, 6.2.  

83SIALLAGAN, HERNITA BR, et al. PENGARUH APLIKASI RUANGGURU 
TERHADAP MINAT BELAJAR SISWA (Studi pada Siswa-Siswi Kelas XI SMA 
Fransiskus Bandar Lampung). 2019. 
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jauh.84 Sementara menurut Hayes dalam Mutmainnah Arham, 
pemanfaatan aplikasi youtube sebagai media pembelajaran 
yang mendapat respons yang cukup baik di kalangan peserta 
didik, penggunaan media youtube membuat peserta didik 

bersemangat, senang dan fokus dalam pembelajaran. Hal 
tersebut terlihat dari respons peserta didik yang baik 
terhadap penggunaan media youtube dalam pembelajaran 
jarak jauh.85   

Selain itu, penggunaan youtube sebagai media 

pembelajaran jarak jauh yang dinilai sebagai sebuah solusi 
alternatif untuk membantu menambah wawasan anak didik, 
jika sebelumnya anak didik tidak paham dengan materi 
pelajaran yang diajarkan dengan melihat video yang 
mempraktikkan secara langsung contoh materi pelajaran 

yang diajarkan sehingga anak didik lebih memahaminya, 
selain itu pemanfaatan media youtube sebagai media 
pembelajaran menandakan bahwa youtube memberikan 
kemudahan dalam kehidupan nyata kepada setiap 
penggunanya. 

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, manfaat lain 
penggunaan aplikasi youtube adalah kemudahan untuk 
menyimpan lalu membagikan video setiap materi 

pembelajaran untuk ditonton kapan saja, meskipun dalam 
kondisi tidak terhubung dengan jaringan internet. 
  

                                                             

84RIAU, STMIK Amik. Aplikasi Video Pembelajaran dengan Konsep 
Youtube.  

85ARHAM, Mutmainnah. Efektivitas Penggunaan Youtube Sebagai Media 
Pembelajaran.   
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Gambar 23. Ilustrasi Pemanfaatan media youtube dalam 
pelaksanaan pembelajaran daring 

 

Dari berbagai penjelasan di atas, secara tersirat bahwa 
pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi di era saat 

ini, membuat pergeseran paradigma guru itu sendiri. Jika era 
sebelumnya guru diposisikan sebagai seorang yang memiliki 
pengetahuan kemudian melakukan transfer pengetahuan 

kepada anak didiknya. Maka di era saat ini guru hanya 
diposisikan sebagai perantara dalam mengajar anak 

didiknya.     

D. Guru VS Google atau Guru Vs Atificial Intelligence   

1. Guru Vs Google 

Saat ini, siapa yang tidak kenal dengan mesin pencari 

yang bernama google, banyak orang yang memberinya 
julukan dengan sebutan “Mbah Google” atau “Om Google”. 
Julukan tersebut menunjukkan bahwa tidak sedikit orang 

mengakuinya sebagai mesin pencari yang serba tahu. 

Asumsi tersebut dibuktikan oleh fenomena-fenomena 

yang ada dimasyarakat saat ini, banyak siswa yang tidak 
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serius menghadapi pelajarannya dan dengan entangnya 
menjawab buat apa serius kan tinggal bertanya saja sama 
“Mbah Google”, kalau sementara ujian “Mbah Google” atau 
“Om Google” dapat dijadikan solusi untuk meminta jawaban 

soal ujian. Apalagi dengan keberadaan handphone yang 
sangat mudah untuk disembunyikan. Dengan mengetik kata 
kuncinya keluarlah pilihan jawaban yang diminta, kemudian 
dari pilihan jawaban tersebut tinggal disalin ke dalam lembar 
jawaban. Tidak heran kalau jawaban yang diperiksa hasilnya 

sudah pasti benar semua.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 24. Ilustrasi Guru VS Google 

 

Fenomena tersebut sangat nyata di hadapan mata kita, 
sehingga keberadaan google dikhawatirkan akan 
menggantikan peran seorang guru. Jika kita kembali melihat 
ke belakang, kita mengakui bahwa peran guru sangat penting, 

sebab pada masa itu keberadaan guru selain memberi materi 
pelajaran juga sebagai pemberi informasi. Perubahan 

tersebut menurut Muhammad Gailan adalah keniscayaan 
yang harus dihadapi, saat ini peran guru harus lebih inovatif 
untuk membangun kedekatan emosional dengan anak 
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didiknya, karena dengan kedekatan emosional yang dibangun 
merupakan bagian penting masuknya ke dunia pendidikan.86 

Menurut Achmad Hidayatullah fenomena tersebut 

disebut sebagai fenomena disrupi. Fenomena disrupsi 
dimaknai sebagai inovasi, waktu dan teknologi yang efisiensi. 
Fenomena tersebut berdampak pada semua aspek, termasuk 
pada aspek pendidikan. Pada aspek pendidikan ribuan 
aplikasi dengan biaya yang lebih murah bahkan gratis, 
menawarkan kemudahan bagi setiap penggunanya. Hal 

tersebut sebagai tanda bahwa pembelajaran semakin dekat 
dan siapa pun dapat menguasainya, sehingga output yang 
dihasilkan tidak dapat diprediksi.87 

Jadi berdasarkan penjelasan tersebut, inovasi adalah 

salah satu penentu lahirnya fenomena disrupsi. Namun, 

fenomena disrupsi juga tidak menutup kerja kolaboratif dan 
integrasi dari berbagai potensi yang dimiliki oleh setiap 
individu dalam setiap profesi. Kerja kolaboratif yang saling 
terintegrasi, merupakan sesuatu yang lebih penting.  

Profesi guru bisa saja melakukan kerja kolaboratif 
dengan profesi pengusaha yang terintegrasi kemudian 
dimediasi oleh teknologi, jadi ketika guru memberikan tugas 
kepada anak didiknya di kelas dan disela-sela itu guru dapat 

siap-siap memantau bisnisnya dengan share produk 
penjualannya. Hanya dengan satu alat teknologi yaitu 

smartphone.      

Secara historis, smartphone hanya dilengkapi dengan 
aplikasi yang mencoba untuk melengkapi kebutuhan manusia 
mulai dari mengatur jadwal pertemuan, mengingatkan setiap 
pekerjaan yang harus dikerjakan dan mengingatkan kapan 

                                                             

86Muhammad Gailan, Konsep Dasar Profesionalisme dalam Sudut 
Pandang Sosiologi, h. 52.  

87Achmad Hidayatullah, Digital Learning, (Surabaya, UM Surabaya 
Publishing, 2018), h.  7-8. 
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harus istirahat. Artinya dengan pemanfaatan teknologi 
tersebut, yang sulit dikerjakan menjadi lebih mudah.  

Namun dari kemudahan akses tersebut, membuat kita 

lupa bahwa ada hubungan yang lebih penting yang harus 
dijaga. Misalnya hubungan emosional antara guru dan anak 
didiknya. Di sinilah peran guru sangat diperlukan untuk 
dapat memilah, memilih, menimbang dan memberikan 
kesimpulan. Sebab dengan fenomena tersebut juga 
memberikan efek negatif.  

Mesin pencari google memang dapat memberikan 
informasi yang cepat, sehingga membuat budaya copy paste 
menjadi tumbuh subur di kalangan anak didik, budaya 
tersebut sama saja dengan meniru atau mengambil hasil 

karya orang lain. Bisa dibayangkan kalau tugas makalah yang 

diberikan oleh guru dengan mudahnya dicari ke dalam mesin 
pencari kemudian dipindah dan diubah. Dengan bangganya 
diperlihatkan ke guru sebagai hasil karya sendiri. 

Budaya copy paste yang dekat dengan kehidupan anak 

didik, membuat guru menambah literasi digitalnya supaya 
guru juga dapat berinovasi dalam melakukan pendampingan 
dengan anak didiknya. Jadi, antara guru dan google dapat 
didefinisikan dari sudut pandang lain. Dengan kata lain, nilai-

nilai positif di era informasi saat ini dapat difilter kemudian 
diterapkan di tengah-tengah masyarakat seperti budaya 

disiplin yang dimiliki oleh sebagian Negara di dunia untuk 
diajarkan kepada anak didik. 

jadi berdasarkan penjelasan di atas, google sama sekali 
tidak bisa mengambil alih tugas seorang guru. Guru selalu 
berada di garda terdepan dalam mendampingi sekaligus 

mendidik anak didiknya. Sementara google diposisikan 
sebagai referensi yang sangat kaya namun tidak mungkin 
memberikan penilaian yang bersifat etis sebagaimana guru 

berikan kepada anak didiknya. 
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Hakikat manusia itu selalu mengalami perkembangan 
dan setiap perkembangan tersebut memiliki cirinya masing-
masing. Artinya manusia yang ada pada generasi saat ini 
adalah genarasi yang lebih banyak mempelajari hal-hal baru 

melalui berbagai media salah satunya adalah media teknologi 
informasi dan komunikasi. Tidak heran kalau generasi saat 
ini sangat menguasai teknologi dibandingkan dengan 
generasi sebelumnya. Sampai pada titik tertentu, era disrupsi 
akan mendorong terjadinya digitalisasi dalam sistem 

pendidikan.  

Setiap kegiatan belajar mengajar telah mengalami 
perubahan secara total di mana ruang kelas mengalami 
evolusi ke pola pembelajaran digital yang memberi 
pengalaman belajar yang lebih kreatif dan inovatif. 

Sementara itu, seiring dengan perkembangan teknologi 
internet yang telah begitu banyak menyediakan akses kepada 
siapa saja yang memiliki smartphone. Pastilah membuat 
siswa tidak perlu menunggu jawaban dari guru jika ada yang 
membuatnya penasaran tentang mata pelajaran yang 

diajarkan di kelas. 

2. Guru Vs Atificial Intelligence 

a) Pengantar diskusi 

Seiring dengan kemudahan memperoleh informasi di 

dunia maya, menandakan bahwa manusia modern telah 
menunjukkan kemajuannya. Salah satu buktinya adalah 
manusia modern telah mengembangkan kecerdasan buatan 
atau Atificial Intelligence (AI) yang terus melesat.  Ia mampu 
mengubah dan mentransformasi segala hal dalam berbagai 
bidang salah satunya di bidang pendidikan. Selain itu inovasi 

yang bermunculan sebagai akibat dari perkembangan 
Atificial Intelligence yang membuat semuanya semakin tidak 
terbendung dan tidak bisa dihindari. 

Menurut Titi Mulyani abad super jenius telah tiba dan 

telah membawa pengaruh dibidang pendidikan sementara di 
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sana telah lama diisi oleh peran seorang guru yang 
profesional sejak berabad-abad lamanya. Kemudian tiba-tiba 
saja digantikan oleh Atificial Intelligence yang berwujud 
robot guru. Robot guru adalah robot yang bisa mengajarkan 

pengetahuan pada anak didik dan mengambil alin peran 
guru.88 

Faktanya uji coba robot untuk mengajar siswa di kelas 
sudah dilakukan di beberapa negara sejak beberapa tahun 
belakangan ini. Robot-robot telah diprogram untuk mengajar 

anak didik pada usia tertentu. Robot-robot tersebut 
membantu guru saat mengajar di ruang kelas. Bahkan ada 
beberapa robot guru yang menguasai mata pelajaran, seperti 
robot yang mengajarkan mata pelajaran bahasa, matematika 
dan fisika. 

Ditambah lagi dengan program yang dapat mendeteksi 
ekspresi wajah setiap anak didik, sehingga hasilnya 
menunjukkan mana peserta didik yang memahami mata 
pelajaran yang di ajarkan dan mana peserta didik yang belum 
memahami mata pelajaran yang diajarkan. Lalu bagaimana ke 

depannya profesi guru, jika dibayangkan bagaimana Atificial 
Intelligence bisa merekam suara dan data ketika berinteraksi 
dengan anak didik. Karena Atificial Intelligence dapat 

berfungsi sebagai gudang informasi, dengan data yang 
diproses secara cepat ditambah lagi dengan penyimpanan 

data memori yang cukup tinggi. kemudian memiliki 
kedisiplinan, profesional dan objektif dan banyak lainnya.  

Melihat semua ini maka pastilah guru akan menjadi 
sesuatu yang menarik bagi anak didik. Fakta tersebut seolah-
olah dapat dijadikan hipotesis awal bahwa guru akan 

disingkirkan perannya oleh robot dan guru tidak akan 

disingkirkan perannya oleh robot. Jika guru hanya 

                                                             

88Titi Mulyani, Peran Guru, Akankah Digantikan AI? 
http://eccexcellencecoaching.com/peran-guru-akankah-digantikan-ai-detail-
419413.html diakses pada tanggal, 15 Agustus 2020   

http://eccexcellencecoaching.com/peran-guru-akankah-digantikan-ai-detail-419413.html
http://eccexcellencecoaching.com/peran-guru-akankah-digantikan-ai-detail-419413.html
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mengajarkan pengetahuan dan kelengkapannya maka robot 
guru dengan Atificial Intelligence jauh lebih baik dalam 
menghasilkan anak yang pintar dan berprestasi akademik 
yang tinggi. Jika demikian asumsinya maka hipotesis pertama 

dapat diterima. Sebaliknya jika asumsi yang dibangun 
menunjukkan nilai lebih yaitu selain mengajar ada nilai lebih 
yaitu menghasilkan anak didik yang tidak hanya pintar tetapi 
memiliki karakter serta mampu berkontribusi kepada 
masyarakatnya dan juga berkontribusi kepada peradaban 

umat manusia. Jadi, bukan hanya menghasilkan anak didik 
yang pintar tetapi juga memiliki rasa empati dan rasa kasih 
sayang.  

Jika Atificial Intelligence tidak bisa menjadi multi guru 
maka hipotesis kedualah yang dapat diterima sehingga di 

masa yang akan datang Atificial Intelligence tidak bisa 
menyingkirkan profesi guru. Profesi guru akan tetap 
dibutuhkan bahkan di era robot menguasai setiap sendi 
kehidupan umat manusia. Artinya, selama guru tidak hanya 
menjalankan perannya sebagai pengajar, guru juga harus 

berperan sebagai pendidik. Guru tidak hanya melepaskan 
kewajiban mengajar saat berada di dalam ruang kelas namun 
memiliki komitmen mendidik anak didiknya menjadi 
manusia yang berkarakter kemanusiaannya kepada manusia 

lainnya.  
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Gambar 25. Ilustrasi Atificial Intelligence dalam bentuk 
robot. 

 

Bukan robot yang memiliki Atificial Intelligence. Hanya 
manusia hebatlah yang bisa menularkan kehebatannya 

kepada manusia lainnya, dan karakter hebat tersebut tidak 
hanya dilandasi oleh kecerdasan intelektual tetapi juga 
dilandasi oleh kecerdasan emosional dan spiritual. Karena 

kecerdasan yang multi itulah maka manusia disebut manusia 
dan berbeda dengan mahluk lainnya. Robot yang memiliki 

Atificial Intelligence hanya berfungsi sebagai asisten pengajar 
yang memudahkan transfer pengetahuan. 

Jika guru tidak bisa mengikuti perubahan zaman dan 
tidak berkarakter kuat serta tidak menjalankan peran 
pendidiknya, maka janganlah kaget jika anak didik cenderung 

memilih kehebatan dan kecanggihan mesin pencari atau 

Atificial Intelligence  dalam bentuk robot. 
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b) Kajian Atificial Intelligence 

Sebagaimana yang telah dikemukakan di atas teknologi 
Atificial Intelligence adalah salah satu bentuk kemajuan 

inovasi dan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan 
seni (IPTEKS) di berbagai bidang. Salah bidang yang 
mengadopsinya adalah bidang pendidikan, beberapa 
pendapat ahli tentang perkembangan teknologi Atificial 
Intelligence lahir dari Luckin yang mengemukakan bahwa 
Atificial Intelligence sebagai suatu sistem komputer yang 

dirancang untuk berinteraksi dengan dunia nyata melalui 
kemampuan-kemampuan tertentu dan perilaku intelijen 
yang secara segaja diprogram mirip manusia pada 
umumnya.89 Dengan kata lain Atificial Intelligence adalah 
kemampuan kerja teknologi komputer untuk melakukan 

serangkaian tes berpikir kepada manusia, aplikasi ini banyak 
dijumpai dalam permainan game. 

Berbeda dengan pendapat sebelumnya, menurut Russel 
dan Norvig pengertian Atificial Intelligence terbagi ke dalam 
empat kategori, keempat kategori tersebut adalah: 

1. Thinking Humanly, menyatakan bahwa teknologi Atificial 
Intelligence merefleksikan pemikiran manusia 
khususnya dalam aktivitas berpikir untuk menyelesaikan 

masalah, pengambilan keputusan dan sebagainya. 

2. Acting Humanly, yang berarti teknologi Atificial 
Intelligence adalah suatu mesin yang memiliki 
kemampuan untuk menampilkan kegunaan dengan 
melibatkan kemampuan intelligence pada saat 
digunakan oleh manusia. 

3. Thinking Rationally, teknologi Atificial Intelligence 
berarti kemampuan untuk mengkoordinasikan setiap 
kemampuan mental melalui komputasi model. 

                                                             

89Luckin Intelligence Unleashed An Argument For Al In Education, 
(London: Pearson, 2016), h. 14  
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4. Acting Rationally, menunjukkan bahwa Atificial 
Intelligence memang dirancang untuk menciptakan agen 
yang cerdas melalui penciptaan sistem yang canggih.90 

Berdasarkan beberapa penjelasan tersebut di atas, maka 
teknologi Atificial Intelligence salah satu teknologi yang 
menghadirkan sebuah sistem yang memungkin teknologi 
komputer menjadi salah satu medium untuk melakukan 
proses interaksi yang memudahkan manusia dalam 
menjalankan aktivitas sehari-harinya. 

Atificial Intelligence diakui memberikan kemudahan 
kepada setiap manusia yang dapat memanfaatkannya secara 
maksimal untuk hal-hal yang berbau positif. Artinya Atificial 
Intelligence merupakan sistem yang didesain mirip dengan 

cara kerja otak manusia. Lebih lanjut Russel dan Norvig 

menambahkan beberapa asumsi dasar yang melatar 
belakangi Atificial Intelligence terbentuk di antaranya 
sebagai berikut: 

1. Landasan Filosofis. Pada aspek ini menunjukkan 

beberapa pendapat yang secara langsung berspekulasi 
bahwa mesin mampu bertindak dengan kehendaknya 
sendiri. Hal inilah yang kemudian dikhawatirkan oleh 
beberapa pihak atas perkembangan teknologi Atificial 
Intelligence yang dapat mengambil alih secara mutlak 
keberadaan manusia sebagai makhluk sosial. 

2. Matematika, para pemikir yakin bahwa ada hal yang 
mendasar dari kemunculan ide Atificial Intelligence, 
namun lompatan sains memerlukan rumus matematis 
yang tinggi. yang meliputi tiga hal yang bersifat 
fundamental yaitu logika, komputerisasi dan probalitas. 

Sehingga penemuan Atificial Intelligence tidak terlepas 
dari perhitungan-perhitungan matematis untuk 
membuat Atificial Intelligence menjadi sebuah sistem 

                                                             

90Rusel & Norvig, Atificial Intelligence: A Modern Approach. (New: 
Jersey, Pearson Education, 2010), h. 2  
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yang dapat dimanfaatkan bagi keperluan manusia. 
Intinya pengembangan Atificial Intelligence 
membutuhkan algoritma yang cukup rumit untuk 
dipelajari, sehingga ilmu matematika memberikan 

sumbangannya yang bersifat praktis bagi pengembangan 
teknologi Atificial Intelligence di masa mendatang. 

3. Ekonomi, sebagian mungkin berpikir bahwa ekonomi 
selalu berhubungan dengan uang. Tetapi sebagian 
ekonom berpikir sebuah cara pengambilan keputusan 

yang dapat menjanjikan. Asumsi tersebut memberikan 
pengarahan kepada semua orang bahwa untuk 
menghasilkan uang diperlukan usaha dan analisis yang 
lebih akurat untuk memprediksi setiap kemungkinan 
yang terjadi di dalam pasar. 

4. Neurosains, salah satu cabang ilmu kesehatan yang 
mempelajari sistem syaraf manusia, salah satunya sistem 
syaraf yang dimiliki oleh otak manusia.  

5. Psikologi, beberapa hasil riset yang telah dilakukan 

menunjukkan bahwa model komputer dapat digunakan 
untuk menuntun memori psikologi, bahasa dan 
kemampuan berpikir logika secara berturu-turut. 
Pernyataan tersebut memberikan indikasi bahwa teori 

kognitif seharusnya seperti sebuah program komputer 
yang di dalamnya mengandung berbagai mekanisme 

yang memproses informasi dan beberapa fungsi kognitif 
dilibatkan dalam proses tersebut. Hal inilah yang menjadi 
pertimbangan mendasar dalam mengembangkan 
teknologi Atificial Intelligence khususnya dalam hal 
memproses informasi dalam sistem otak manusia. 

6. Teknik Komputer, hal yang diperlukan agar penerapan 
Atificial Intelligence berjalan sukses ada dua yakni 
inteligensi dan benda. Perkembangan sistem komputer 

dari waktu ke waktu semakin canggih dengan indikasi 
meningkatnya kapasitas memori, kecepatan serta 

akurasi data yang dihasilkan. Atificial Intelligence juga 
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dikendalikan oleh kecanggihan software yang terdapat 
pada komputer, yang menyuplai sistem operasi, bahasa 
program, serta alat-alat yang dibutuhkan untuk 
menciptakan suatu program. Jadi semakin canggih 

komputer yang dimiliki maka program yang dihasilkan 
akan semakin baik, sehingga tingkat kecerdasan dari 
Atificial Intelligence akan meningkat. 

7. Teori kontrol dan Masalah Keamanan, sebuah teknologi 
harus dikontrol dan diawasi dengan baik. Keamanan 

yang ditanamkan pada teknologi tersebut juga harus 
aman sehingga tidak semua orang dapat mengakses dan 
mengoperasikannya. Kalkulus dan matrik aljabar adalah 
dua alat dalam teori kontrol. Melalui alat tersebut, para 
peneliti dapat mengatasi berbagai masalah yang ada di 

dalam pengembangan Atificial Intelligence misalnya 
masalah tentang bahasa, pandangan dan rencana 
selanjutnya. 

8. Linguistik, perkembangan linguistik modern dan Atificial 
Intelligence hampir berjalan bersamaan kemudian 

melahirkan sebuah teknologi hibrid dalam bidang 
linguistik yang diberi nama dengan computational 
linguistics atau natural language processing.91 

Berdasarkan penjelasan di atas, menandakan bahwa 
pemanfaatan teknologi Atificial Intelligence untuk memenuhi 

kebutuhan setiap individu perlu dipertimbangkan secara 
akurat dan teliti, sebab menyangkut hajat hidup orang banyak 
atas risiko yang bisa saja ditimbulkan. Sementara tujuan 
teknologi Atificial Intelligence semata-mata untuk membuat 
memudahkan aktivitas setiap individu.          

E. Perjuangan Profesionalisme Guru untuk Bertahan  

Dalam melaksanakan tugasnya guru dihadapkan pada 

berbagai tantangan yaitu seperti apa cara bertindak yang 

                                                             

91Rusel & Norvig, Atificial Intelligence: A Modern Approach, h. 5.  
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paling tepat, bahkan belajar yang paling sesuai, kemudian 
seperti apa metode penyajiannya yang paling efektif, alat 
bantu yang paling cocok, langkah-langkah yang paling efisien, 
sumber belajar yang paling lengkap dan sistem evaluasi yang 

paling tepat dan lain sebagainya. guru dapat menentukan 
pilihan dengan mempertimbangkan beberapa aspek yang 
cukup relevan untuk menunjang tercapainya suatu tujuan. 

1. Sikap dan perilaku profesional guru 

Pada umumnya, perilaku berasal dari dorongan yang 
disadari, tetap ada juga perilaku yang berasal dari dorongan 
yang tidak disadari. Secara luas, perilaku meliputi segala 
kegiatan seseorang, baik yang tampak maupun yang tidak 
tampak, fisik maupun psikis. Kegiatan seperti mengajar, 

belajar, berpikir dan sebagainya dapat pula dianggap 

sebagai perilaku. 

Dorongan adalah desakan dari dalam yang tidak 
dipelajari, desakan yang tidak mempunyai arah khusus. Salah 
satu contohnya ialah motivasi. Motivasi merupakan suatu 

dorongan yang telah dimasuki unsur-unsur belajar atau 
pengalaman, sehingga desakan terarah pada tujuan tertentu. 
Kegiatan-kegiatan seperti berpikir, mengajar, belajar dan 
sebagainya dapat diartikan sebagai perilaku yang bermotif 

karena telah dimasuki unsur- unsur belajar. 

Perilaku sangat erat hubungannya dengan sikap. 
Tindakan sosial seseorang mencerminkan sikapnya. Bila 
seseorang berhadapan dengan suatu situasi baru, bukan saja 
ia bereaksi sesuai dengan kenyataan yang objektif, melainkan 
juga sesuai dengan sikap, pandangan, nilai-nilai serta 
pengetahuan yang telah diperoleh sebagai hasil dari 

pengalaman-pengalaman. Sikap merupakan kunci untuk 
memahami perilaku seseorang. Bila seseorang telah 
diketahui dengan baik, maka dengan mudah kita dapat 

memperkirakan tindakan atau perilakunya. Penentuan sikap 
adalah suatu tindakan pengambilan keputusan. Dalam 

konsep pengambilan keptuusan tercakup pengertian 
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tanggung jawab. Siapapun yang diberikan tugas untuk 
mendidik harus mempertanggungjawabkan tugasnya. 
Seorang guru tidak dapat melemparkan tanggung jawabnya 
kepada pihak lain. Apabila seorang guru mengambil suatu 

keputusan berarti pula ia harus bersedia memikul tanggung 
jawab, baik mengenai pelaksanaan maupun resiko yang 
menyertainya. Tanggung jawab itulah yang mengharuskan 
mengajar dengan sengaja dan terencana. Dalam pendidikan, 
yang dapat dipertanggung jawabkan adalah pendidikan 

yang: 

a. Tujuan jelas dan dapat dijabarkan ke dalam tujuan-
tujuan  khusus; 

b. Kegiatannya dapat diawasi agar selalu dapat 

mengarah kepada pencapaian tujuan; 

c. Hasilnya efektif karena tujuan tercapai, efisien karena 
menggunakan sumber-sumber yang tersedia; 

d. Menjalankan mekanisme umpan balik untuk 
menyempurnakan usaha pendidikan. 

Dari pengertian akuntabilitas pendidikan dapat 
dikemukakan tigas jenis akuntabiltas, yaitu akuntailitas 
keberhasilan, akuntabilitas sistem, dan akuntabilitas 

professional. Akuntabilitas professional mengacu kepada 
sejauh mana standar praktis tentang sikap, keterampilan 

dan teknik-teknik yang telah diuji secara sahih dan 
terandalkan. Akuntabilitas professional dapat diterapkan 
dengan memperhatikan latihan dan pengalaman edukatif 
yang pernah ditempuh dan dimiliki oleh guru. 

Guru diharuskan melaksanakan tugasnya dengan sebaik-

baiknya  dengan  membuat perencanaan pengajaran, yang 
meliputi materi pelajaran, tujuan pengajaran, metode 

penyajian, sistem evaluasi hasil belajar, peninjauan kembali. 
Dalam melaksanakan tugasnya, seorang guru professional 
menunjukkan sikap menunjang tinggi karirnya dengan 

menjaga citra profesinya. 
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Sikap seorang guru professional menunjukkan sadar 
tujuan; berorientasi pada efisiensi dan efektivitas, 
menunjukkan sikap objektif; terbuka untuk perbaikan dan 
inovasi. Guru dituntut untuk mengusahakan terjadinya 

perubahan tingkah laku tertentu dalam diri siswa. Guru perlu 
mempunyai pandangan yang jelas mengenai perubahan- 
perubahan kasus di dalam tingkah laku siswa yang ingin 
dihasilkan. Kemampuan ini menuntut pendidikan dan latihan 
professional yang akan dilengkapi dengan pengalaman. 

2. Guru sebagai Pendidikan Profesional 

Dari segi pendidikan pra-jabatan, masalah penting yang 
dihadapi dalam rangka pengadaan tenaga pendidikan adalah 
yang berhubungan dengan kualitas dan relevansi. Kualitas 

menunjukkan efektivitas penyelenggarn program sesuai 

dengan spesifikasi yang telah ditentukan di dalam 
perencanaan program. Relevansi menunjukkan kepada 
kesesuaian perangkat kemampuan lulusan dengan 
kebutuhan tugas-tugas dilapangan. 

Telah diyakini bahwa faktor pendidikan guru sebagai 
faktor kunci keberhasilan pembangunan pendidikan. Oleh 
sebab itu, pendidikan guru bersifat professional, yang 
mengantar lulusannya pada penguasaan dan pengembangan 

ilmu kependidikan serta keterlibatan teknologi yang 
semestinya. 

Pengembangan pendidikan yang programnya relevan 
dengan tingkat perubahan sosial yang cepat perlu 
diusahakan. Pengembangan pendidikan yang demikian itu 
sudah tentu memerlukan tenaga yang bermutu, yakni tenaga 
professional. Peningkatan professional mutu pendidikan 

guru. 

Dalam pengembangan profesionalisme tenaga 

kependidikan, perlu ditekankan pada kompetensi. Dalam hal 
ini, P3G telah merumuskan sepuluh kompetensi seorang 

guru; 1) menguasai bahan; 2) mengelola program belajar-
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mengajar; 3) mengelola kelas; 4) menggunakan media atau 
sumber; 5) menguasai landasan-landasn kependidikan; 6) 
mengelola interaksi belajar mengajar; 7) menilai prestasi 
untuk kepentingan pengajaran; menguasai fungsi dan 

program pelayanan bimbingan dan penyuluhan; 9) 
mengenal dan menyelenggarakan administrasi sekolah; 10) 
memahami dan menafsirkan hasil-hasil penelitian guna 
keperluan pengajaran. 

Kemampuan professional guru pada hakikatnya adalah 

muara dari segala pengetahuan teori, segala penguasan 
berbagai keterampilan dasar, dan pemahaman yang 
mendalam tentang cara belajar, objek belajar dan situasi 
belajar. Keunikan suatu profesi adalah suatu tugas tidak 
dapat dikerjakan orang lain, selain dari orang yang pernah 

mengikuti pendidikan profesi tersebut. Oleh sebab itu, 
seorang guru harus memperlihatkan kemampuannya dalam 
proses belajar mengajar kepada mereka yang bukan guru 
professional. 

3. Guru Sebagai Pengambil Keputusan 

Keputusan-keputusan yang diambil oleh guru, yaitu: 

a) Keputusan yang berkaitan dengan bahan yang 
diajarkan. Keputusan yang harus ada dalam proses 

ini adalah pemahaman guru terhadap isi pelajaran, 

terutama kemampuan guru dalam menentukan apa 
yang telah diketahui siswa mengenai isi pelajaran. 

b) Keputusan berkaitan dengan perilaku siswa. Guru 
sangat sering mulai dengan teknik dan strategi 
mengajar sebelum mereka mengetahui apa yang 

akan mereka ajarkan, atau mengidentifikasi tujuan 
sebelum mereka menganalisis kemampuan individu 
siswa 

c) Keputusan yang berkaitan dengan perilaku guru. Guru 
harus mengambil keputusan bagaimana berperilaku 

yang baik terhadap siswa. 
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4. Guru Sebagai Pengelola Belajar 

Tindakan professional kependidikan bersifat 
transaksional, yaitu tergantung pada pihak-pihak dan 

kondisi-kondisi yang terlibat secara actual di dalam suatu 
peristiwa kegiatan belajar-mengajar. Dalam pengelolaan 
belajar, ada beberapa fungsi, yaitu: Guru sebagai perencana, 
dalam hal ini Menganalisis mata pelajaran dan kebutuhan 
belajar kemudian Merinci tujuan pengajaran. 

5. Guru sebagai pengorganisasi 

Seorang yang professional yang sebenarnya, selain 
mengetahui apa yang dikerjakan, juga menyadari prinsip-
prinsip dan alasan-alasan untuk apa atau mengapa hal itu 

dikerjakan. 

6. Guru sebagai pengendali 

Sebagai pengendali, guru bertugas menyaring dan 
mengembangkan metode dan media yang tepat untuk 
mencapai tujuan. 

7. Guru sebagai pengawas 

Guru sebagai pengawas bertugas merevisi tujuan, isi, 
pendekatan atau metode mengajar sesuai dengan hasil 

evaluasi.   
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BAB 
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MASA DEPAN 
PROFESIONALISME GURU  

 

 

 

 

A. Guru Sebagai Panggilan Hidup 

Tanggung jawab dalam mengembangkan profesi pada 
dasarnya lahir dari tuntutan dan panggilan untuk selalu 
mencintai, menghargai, menjaga dan meningkatkan tugas 

dan tanggung jawab profesinya. Guru harus sadar bahwa 
tugas dan tanggung jawabnya tidak bisa dilakukan orang lain, 
kecuali kembali pada guru itu sendiri. Demikian pula 
keberadaan guru yang harus sadar bahwa dalam 
melaksanakan tugasnya selalu dituntut untuk bersungguh-
sungguh dan bukan pekerjaan sambilan. Guru juga harus 

sadar bahwa yang dianggap baik dan benar untuk saat ini, 
belum tentu benar di masa yang akan datang. Oleh karena itu, 
seorang guru dituntut agar selalu meningkatkan 

pengetahuan, kemampuan dalam rangka pelaksanaan tugas 
profesinya. Ia harus peka terhadap perubahan-perubahan 

yang terjadi khususnya dalam bidang pendidikan dan 
pengajaran, dan pengabdian kepada masyarakat pada 
umumnya. Dunia ilmu pengetahuan tak pernah berhenti tapi 
selalu muncul hal-hal yang baru. Guru harus dapat mengikuti 
perkembangan tersebut, sehingga ia harus lebih dahulu 

mengetahuinya dari pada siswa dan masyarakat pada 
umumnya. Di sinilah letaknya perkembangan profesi yang 
menjadi tugas dan tanggung jawabnya.92 

                                                             

92Nana Sudjana, Dasar-Dasar Proses Belajar Mengajar, (Bandung; Sinar 
Baru Offset, 1989), h. 16  
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Pada masyarakat, mulai yang paling terbelakang sampai 
yang paling maju, seorang guru memegang peranan penting. 
Hampir tanpa kecuali, guru merupakan satu di antara 
pembentuk-pembentuk utama calon warga masyarakat. 

Harus di akui bahwa ada masyarakat yang mengakui 
pentingnya peran guru dengan cara yang lebih nyata dari 
pada masyarakat lainnya. Namun demikian, masih ada 
masyarakat yang mengasingkan besarnya tanggung jawab 
seorang guru, termasuk pula masyarakat yang sering 

menggaji guru lebih rendah dari pada yang diinginkan. 
Banyak orang tua yang kadang-kadang merasa cemas akan 
kemampuan guru anak-anak mereka itu sewaktu 
menyaksikan anak-anak merekan berangkat ke sekolah. Dan 
guru-guru, setelah beberapa bulan pertama mengajar, pada 

umumnya sudah menyadari betapa besar pengaruh-
pengaruh terpendam yang mereka miliki terhadap 
pembentukan akal budi anak didik mereka. Sayang sekali, 
kesadaran umum akan besarnya tanggung jawab seorang 
guru ini belumlah terwujud dalam usaha mereka untuk 
mengajar dengan pertimbangan-pertimbangan yang 

seksama. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 26. Ilustrasi profesi guru sebagai panggilan hidup 
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Guru adalah profesi yang berarti panggilan jiwa, ada 
ketulusan hati untuk benar-benar mengabdikan diri pada 
dunia pendidikan. Dengan memiliki ketulusan hati, niat yang 
ikhlas tanpa ada tendensi lain, maka seorang guru di dalam 

menjalankan aktivitas dan tugasnya akan terasa santai tanpa 
ada beban sedikit pun baik dalam menjalankan aktivitasnya 
sebagai guru maupun pada saat proses kegiatan belajar 
mengajar bahkan apabila menemukan suatu tantangan baik 
dari segi keuangan kesejahteraan, atau tantangan-tantangan 

lain dalam tugasnya seperti adanya kenalan siswa, 
problematika antar guru, pimpinan maupun tantangan lain, 
maka seorang guru tanpa mengenal menyerah terus berjuang 
dan berjuang untuk tetap setia dan ikhlas menjadikan diri 
sebagai profesinya sebagai guru untuk memenuhi panggilan 

jiwa atau hidup.   

B. Peningkatan Kepribadian Guru Sebagai Solusi 

Sebagaimana telah disebutkan sebelumnya, bahwa guru 
merupakan suatu profesi yang tidak bisa digantikan oleh 
kecanggihan teknologi apa pun. Oleh karena itu guru 

merupakan suatu profesi yang memiliki tugas dan amanah 
yang sangat berat. Di samping mampu menjaga amanah 
dengan baik, guru juga harus bisa menjalankan amanah 

dengan penuh rasa tanggung jawab baik yang berhubungan 
dengan kehidupan pribadi maupun sebagai guru untuk terus 

meningkatkan kualitas kemampuannya dalam mewujudkan 
atau meneruskan cita-cita bangsa yaitu mencerdaskan 
kehidupan berbangsa dan bernegara. Untuk merealisasikan 
semuanya itu maka seorang guru dituntut berperan aktif 
dalam meningkatkan kepribadiannya sebagai guru melalui 

berbagai upaya yang harus dilakukan baik melalui 
pendidikan formal maupun non formal. 

Guru sebagai panutan atau sorotan bagi anak didiknya 
juga sebagai cermin dalam lingkungan baik di sekolah 
ataupun masyarakat maka guru harus menyadari akan 

kekurangan yang dimilikinya baik secara kualitas 
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keilmuannya ataupun pengetahuan lainnya, sehingga dengan 
menyadari akan keterbatasannya sebagai pendidik maka 
idealnya guru harus selalu pro aktif dalam meningkatkan 
mutu kepribadiannya baik secara personal, profesional 

maupun secara sosial. 

Perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni 
(IPTEKS) mengharuskan orang untuk belajar terus. Apabila 
guru, yang mempunyai tugas mendidik dan mengajar. Sedikit 
saja lengah dalam belajar akan kepentingan dengan 

perkembangan, termasuk siswa yang diajar. Oleh karena itu, 
kemampuan mengajar guru harus senantiasa ditingkatkan, 
antara lain melalui pembinaan guru. 

Peningkatan keseluruhan komponen sistem pendidikan 

yang bersifat human reseources dan material reseources 

tersebut dapat diartikan dari segi kuantitasnya maupun 
kualitasnya. Berbagai upaya peningkatan kualitas komponen 
sistem pendidikan secara keseluruhan mengarah pada 
pencapaian tujuan pendidikan. 

Disadari sepenuhnya, bahwa peningkatan kualitas 
komponen-komponen sistem pendidikan yang terbukti lebih 
berpengaruh terhadap peningkatan mutu pendidikan adalah 
komponen yang bersifat human reseources. Hal ini dapat 

dipahami dari kenyataan, bahwa komponen yang bersifat 
material reaseources tidak dapat bermanfaat tanpa adanya 

komponen yang bersifat human reaseources. Menurut 
undang-undang nomor 2 tahun 1989 tentang Sistem 
Pendidikan Nasional, komponen-komponen sistem 
pendidikan yang bersifar human reseources digolongkan 
menjadi tenaga pendidik dan pengelola satuan pendidikan, 

penilik, pengawas, peneliti dan pengembang di bidang 

pendidikan, pustakawan, laboran dan teknis sumber belajar. 
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Gambar 27. Ilustrasi peningkatan kepribadian guru 

 

Di antara komponen-komponen sistem pendidikan yang 
bersifat human reseources, yang selama ini mendapat 

perhatian lebih banyak adalah tenaga guru. Besarnya 
perhatian terhadap tenaga guru, antara lain dapat dilihat dari 
banyaknya kebijakan khususnya kenaikan pangkat otomatis 
bagi guru, adanya tunjangan fungsional bagi guru.93 

Profesionalisasi berhubungan dengan profil guru, 

walaupun potret guru yang ideal memang sulit didapat 
namun kita boleh menerka profilnya. Guru idaman 
merupakan produk dari keseimbangan antara penguasaan 

aspek keguruan dan disiplin ilmu. Keduanya tidak perlu 
dipertentangkan melainkan bagaimana guru tertempa 

kepribadiannya dan terasa aspek penguasaan materi. 
Kepribadian guru yang utuh dan berkualitas sangat penting 
karena dari sinilah muncul tanggung jawab profesional 
sekaligus menjadi inti kekuatan profesional dan kesiapan 
untuk selalu mengembangkan diri. Tugas guru adalah 

merangsang potensi peserta didik dan mengajarnya supaya 
belajar. Guru tidak membuat peserta didik menjadi pintar. 
Guru hanya memberikan peluang agar potensi itu ditemukan 

                                                             

93Ali Imron, Pembinaan Guru di Indonesia, (Jakarta; PT. Dunia Pustaka 
Jaya, 1995), h. 2-3  
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dan dikembangkan. Kejelian itulah yang merupakan ciri 
kepribadian profesional.94 

Untuk meningkatkan kepribadian guru yang ideal maka 

dibutuhkan beberapa pengembangan-pengembangan 
melalui beberapa pengembangan baik pengembangan lewat 
pendidikan formal, pengembangan lewat pelatihan maupun 
pengembangan lewat pembinaan oleh atasan. 

1. Pengembangan Lewat Pendidikan Formal 

Pengembangan lewat pendidikan formal merupakan 
bagian dari suatu peningkatan profesi guru dalam upaya 
peningkatan mutu guru sebagai jabatan profesi guru. Ada tiga 
upaya dalam penyelenggaraan berbagai aspek dan tahap 

penanganan pembinaan dalam jabaran profesional guru. 

Ketiga upaya itu adalah sebagai berikut: 

Pertama, mekanisme dan prosedur penghargaan aspek 
layanan ahli keguruan perlu dikembangkan. Berlainan 
dengan jenjang pendidikan tinggi yang telah memberlakukan 
mekanisme ini dalam waktu relatif lama, jenjang pendidikan 

dasar menengah sama sekali belum berpengalaman dalam 
hal ini. Bukan hanya itu, apabila jenjang pendidikan tinggi 
mempunyai kultur kolegial yang telah bertradisi cukup 
panjang, sebaliknya dunia pendidikan dasar dan menengah 

ditandai dengan struktur hierarkis yang mantap. Dengan 

perkataan lain, penilaian ahli secara kesejawatan masih 
belum membudaya sedangkan penilaian secara hierarki 
administrative yang selama ini berlaku, justru bertentangan 
dengan hakikat pengawasan kesejawatan terhadap layanan 
ahli profesional.95 

Kedua, sistem pendidikan di jenjang SD dan juga sistem 
kepengawasan di jenjang SMTA yang berlaku sekarang jelas 

                                                             

94Syafruddin Nurdin, Guru Profesional & Implementasi Kurikulum, 
(Jakarta: Ciputat Pers, 2002), h. 24  

95Syafruddin Nurdin, Guru Profesional & Implementasi Kurikulum, h. 28 
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memerlukan penyesuaian mendasar. Tidak lagi dibenarkan 
seorang kepala satu jenis SMTA dipromosikan menjadi 
pengawas, apalagi untuk jenis SMTA yang lain. Bahkan untuk 
jenjang SMTA mungkin sudah harus dipikirkan kebutuhan 

mengadakan pengawas bidang studi, meskipun hubungan 
hierarkinya dengan guru di lapangan memerlukan banyak 
penyesuaian.  

Ketiga, keterbukaan informasi juga mempersyaratkan 
kesempatan untuk meraih kualifikasi formal yang lebih 

tinggi, seperti sarjana S1 ke jenjang S2, dan S3.    

2. Pengembangan Lewat Pendidikan Non Formal 

Sebagaimana telah di bahas sebelumnya, untuk 

mempertahankan peran guru, kualitas keilmuan dan 

kemampuannya dalam menjalankan  profesinya sebagai guru 
maka diperlukan pelatihan dalam bentuk kegiatan seperti 
penataran, diklat, kursus, seminar atau kegiatan yang bersifat 
menunjang kualitas pemahaman dan peningkatan mutu 
seorang guru dalam memberikan pelayanan kepada anak 

didiknya dalam rangka peningkatan pengetahuan, supaya 
lebih profesional dalam menjalankan tugas 
keprofesionalannya sebagai guru. 

Dalam peningkatan kepribadian guru melalui 

pengembangan lewat pelatihan-pelatihan tersebut di atas 

dimaksudkan agar guru memiliki kualitas atau kemampuan 
yang memadai sesuai dengan tuntutan, kebutuhan dan 
perkembangan jaman yang selalu berubah. Di era modern 
saat ini, seorang guru harus memiliki kepribadian tangguh, 
mantap dan profesional siap bersaing di dunia pendidikan 
yang penuh dengan tantangan dan perjuangan. 

Memiliki kemampuan dan keahlian khusus sesuai dengan 
bidang keguruan yang profesional melalui berbagai upaya 

pengembangan lewat pelatihan diharapkan mampu 
melaksanakan tugas dan fungsinya dengan kemampuan yang 

maksimal. Dengan kata lain, guru bisa memiliki kepribadian 
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yang terdidik dan terlatih dengan baik, serta pengalaman 
yang kaya di bidangnya.   

3. Pengembangan Lewat Pembinaan Atasan 

Untuk dapat mengembangkan kualitas kemampuan guru 
dalam meningkatkan profesinya sebagai seorang pendidik, 
maka perlu adanya keterlibatan langsung pimpinan dalam hal 
ini dapat dikategorikan kepala sekolah maupun supervisor 
yang terkait melalui suatu pembinaan. Dengan melalui 

pembinaan secara intensif dan terprogram oleh atasan, maka 
akan mudah untuk mengetahui kemampuan perkembangan 
guru baik kemampuan akademik maupun administrasi. 

Secara terminologis, pembinaan guru sering diartikan 

sebagai serangkaian usaha bantuan kepada guru, terutama 

bantuan yang berwujud layanan profesional yang dilakukan 
oleh kepala sekolah, penilik sekolah dan pengawas serta 
pembina lainnya untuk meningkatkan proses dan hasil 
belajar.96 

Pembinaan guru model lama, sebenarnya lebih 

mencerminkan pengertian supervisi dari segi etimologis, di 
mana super diartikan sebagai atas, sedangkan visi diartikan 
melihat. Dengan demikian, supervisi berarti melihat dari atas. 
Oleh karena secara etimologis supervisi diartikan melihat 

dari atas, maka praktek-prakter supervisi lebih banyak 

mengarah ke inspeksi, kepenilaian dan kepengawasan yang 
disebut sebagai inspeksi.97 

Tujuan pembinaan guru adalah untuk meningkatkan 
kemampuan profesional guru dalam meningkatkan proses 
dan hasil belajar melalui pemberian bantuan yang terutama 

bercorak layanan profesional kepada guru. Jika proses belajar 
meningkat, maka hasil belajar diharapkan juga meningkat. 

                                                             

96Ali Imron, Pembinaan Guru di Indonesia, (Jakarta: PT Dunia Pustaka 
Jaya, 1995), h. 9-10.  

97Ali Imron, Pembinaan Guru di Indonesia, h. 10. 
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Dengan demikian, rangkaian usaha pembinaan profesional 
guru akan memperlancar pencapaian tujuan kegiatan belajar 
mengajar. 

Secara umum, pembinaan guru atau supervisi bertujuan 
untuk memberikan bantuan dalam mengembangkan situasi 
belajar mengajar yang lebih baik, melalui usaha peningkatan 
profesional mengajar, menilai kemampuan guru sebagai 
pendidik dan pengajar dalam bidang masing-masing guna 
membantu mereka melakukan perbaikan dan bila mana 

diperlukan dengan menunjukkan kekurangan-kekurangan 
untuk diperbaiki sendiri.98 

Supervisi juga berfungsi untuk mengkoordinasi, 
menstimulasi dan mengarahkan pertumbuhan guru-guru, 

mengkoordinasi semua usaha sekolah, memperlengkap 

kepemimpinan sekolah, memperluas pengalaman guru-guru, 
menstimulasi usaha-usaha yang kreatif, memberi fasilitas dan 
penilaian yang terus menerus, menganalisis situasi belajar 
mengajar, memberikan pengetahuan dan keterampilan guru 
serta staf, mengintegrasikan tujuan pendidikan dan 

membantu meningkatkan kemampuan guru. Nyatalah, 
bahwa fungsi pembinaan guru adalah menumbuhkan iklim 
bagi perbaikan proses dan hasil belajar melalui serangkaian 

upaya pembinaan terhadap guru-guru dalam wujud layanan 
profesional.99 

Dahulu istilah yang serupa dengan supervisi ialah 
inspeksi, pemeriksaan, pengawasan atau penilikan. Dalam 
konteks sekolah sebagai sebuah organisasi pendidikan, 
supervisi merupakan bagian dari proses administrasi dan 
manajemen. Kegiatan supervisi melengkapi fungsi-fungsi 

administrasi yang ada di sekolah sebagai fungsi terakhir, 

yaitu penilaian terhadap suatu kegiatan dalam rangka 
mencapai tujuan. Supervisi mempunyai peran 

                                                             

98Ali Imron, Pembinaan Guru di Indonesia, h. 13 

99Ali Imron, Pembinaan Guru di Indonesia, h. 13 
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mengoptimalkan tanggung jawab dari semua program. 
Supervisi bersangkut paut dengan semua upaya penelitian 
yang tertuju pada semua aspek yang merupakan faktor 
penentu keberhasilan. Dengan mengetahui kondisi aspek-

aspek tersebut secara rinci dan akurat, dapat diketahui 
dengan tepat pula apa yang diperlukan untuk meningkatkan 
kualitas organisasi yang bersangkutan. 

Dari empat istilah yang dahulu digunakan untuk kegiatan 
penelitian ini yang cenderung diartikan paling keras adalah 

inspeksi. Istilah ini mempunyai konotasi mencari-cari 
kesalahan orang-orang dalam melaksanakan kegiatan. sedikit 
lebih lunak dari inspeksi adalah pemeriksaan, karena seolah-
olah hanya melihat apa yang terjadi dalam kegiatan, belum 
tampak adanya upaya menilai. 

Berikutnya yang lebih dekat dengan pengertian istilah 
supervisi adalah penilikan pengawasan. Kedua istilah ini 
menunjuk pada kegiatan bukan saja melihat apa yang terjadi 
dalam kegiatan keduanya seperti pemeriksaan, tetapi sudah 
mengadakan penilaian yaitu mengindentifikasikan  hal-hal 

yang sudah baik sesuai yang diharapkan dan hal-hal yang 
belum karena belum sesuai harapan. 

Dilihat dari kelahirannya, supervisi berasal dari dua kata 

bahasa Inggris, yaitu Super dan Vision. Super berarti di atas 
dan vision berarti melihat, masih serumpun dengan inspeksi, 

pemeriksaan dan pengawasan dan penilikan, dalam arti 
kegiatan yang dilakukan oleh atasan sebagai seseorang yang 
berposisi di atas, yaitu pimpinan terhadap hal-hal yang ada di 
bawahnya yaitu menjadi bawahannya. Supervisi merupakan 
istilah yang dalam rumpun pengawasan tetapi sifatnya lebih 

human, manusiawi. Di dalam kegiatan supervisi, pelaksanaan 

bukan mencari-cari kesalahan tetapi lebih banyak 
mengandung unsur pembinaan, agar kondisi pekerjaan yang 
sedang disupervisi dapat diketahui kekurangannya untuk 
dapat diberitahu bagian yang perlu diperbaiki. 
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Dari penjelasan di atas, kesimpulan yang dapat diambil 
dari perbedaan inspeksi, pemeriksaan, pengawasan dan 
penilikan serta supervisi ialah inspeksi dapat diartikan 
melihat untuk mencari-cari kesalahan, pemeriksaan 

diartikan sebagai melihat apa yang terjadi dalam kegiatan, 
pengawasan dan penilikan diartikan melihat apa yang positif 
dan negatif, kemudian supervisi melihat bagian mana dari 
kegiatan di sekolah yang masih negatif untuk diupayakan 
menjadi positif dan melihat mana yang sudah positif untuk 

dapat ditingkatkan menjadi lebih positif lagi yang penting 
adalah pembinaan. 

Dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang 
Sistem Pendidikan Nasional dan Peraturan Pemerintah 
Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah 

ditegaskan bahwa pada jenjang pendidikan, menengah selain 
pengawasan, kepala sekolah juga mendapat tugas sebagai 
supervisor yang diharapkan dapat setiap kali berkunjung ke 
kelas dan mengamati kegiatan guru yang sedang mengajar. 
Namun sejauh ini koordinasi antara pengawas dan kepala 

sekolah dalam melakukan pembinaan terhadap guru belum 
terjadi secara efektif. Dari pengamatan lapangan dapat 
disimpulkan bahwa data yang dikumpulkan oleh pengawas 
tentang guru tertentu, belum dipadukan atau disinkronkan 

dengan data yang dikumpulkan oleh kepala sekolah. 

Penggiliran atau pengaturan tentang guru yang diobservasi 
pun belum secara baik dikoordinasikan, dan mungkin sekali 
bahwa di antara keduanya tidak saling tahu apa yang sudah 
mereka lakukan.100 

Meskipun dalam rancangan secara teoritik sudah ada 

pihak yang diharapkan dapat melakukan supervisi terhadap 
guru, yaitu kepala sekolah dan pengawas, namun belum 

dapat terlaksana dengan efektif. Dalam kegiatan beberapa 
tahun akhir ini, baik pengawas maupun Kepala Sekolah 

                                                             

100Suharsimi Arikunto, Dasar-Dasar Supervisi, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 
2004), h. 1-2.  
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belum dapat menjalankan kegiatan supervisi yang baik, 
bahkan semakin berkurang keefektifannya. Adapun alasan 
utama yang bertumpu pada dua hal yaitu beban kerja 
pengawas dan kepala sekolah terlalu berat dan latar belakang 

pendidikan mereka kurang sesuai dengan bidang studi yang 
disupervisi. Mengingat banyaknya bidang studi yang 
diajarkan oleh guru-guru di sekolah, terasa dan tampak akan 
sulit untuk mempertemukan antar keduanya. Oleh karena itu, 
perlu dicari alternatif cara yang tepat bagi kondisi lapangan, 

baik langsung maupun tidak, yang mengarah kepada 
pencapaian tujuan pembelajaran secara optimal. Selain 
pelaksanaan yang belum sesuai dengan yang direncanakan, 
sebetulnya pengamatan kelas sendiri bukan merupakan satu-
satunya metode pengumpulan data. Pandangan bahwa 

supervisi merupakan observasi kelas setapak demik setapak 
perlu dikikis dan digeser dengan pandangan lain sesuai 
dengan tuntutan kemajuan jaman serta relevan dengan 
kebutuhan. Adanya ketidakjelasan makna dan banyaknya 
kesulitan pelaksanaan dalam era otonomo daerah di 
beberapa Kabupaten/Kota, pengawas dihapuskan. Kebijakan 

seperti ini tidaklah tepat, lalu siapa yang mau membina guru 
dan sekolah. 

Istilah supervisi yang berasal dari bahasa Inggris yang 

berarti melihat dari atas. Dengan pengertian itulah maka 

supervisi diartikan sebagai kegiatan yang dilakukan 
pengawas dan kelapa sekolah sebagai pejabat yang 
berkedudukan di atas atau lebih tinggi dari guru untuk 
melihat atau mengawasi pekerjaan guru. Dalam pengertian 
lain, supervisi merupakan peningkatan makna dari inspeksi 
yang berkonotasi mencari-cari kesalahan. Jelaslah bahwa 

kesan seperti itu sangat kurang tepat dan tidak sesuai lagi 
dengan jaman reformasi seperti sekarang ini. Supervisi 

adalah kegiatan mengamati, mengindentifikasi mana hal-hal 
yang sudah benar, mana yang belum benar, dan mana pula 
yang tidak benar dengan maksud agar tepat dengan tujuan 

memberikan pembinaan. 
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Kegiatan pokok supervisi adalah melakukan pembinaan 
kepada sekolah pada umumnya dan guru pada khususnya 
agar kualitas pembelajaran, tentu dapat meningkat pula 
prestasi belajar siswa, dan hal itu sudah tertuju pada 

keberhasilan siswa dalam memperoleh ilmu pengetahuan 
dan keterampilan di sekolah, berarti bahwa supervisi 
tersebut sudah sesuai dengan tujuannya. Oleh karena 
siswalah yang menjadi pusat perhatian dari segala upaya 
pendidikan, berarti bahwa supervisi sudah mengarah pada 

subjeknya. 

Sebetulnya apabila dicermati secara rinci, kegiatan 
supervisi dengan konsep pengertiannya, dapat dibedakan 
menjadi dua yaitu supervisi akademik dan supervisi 
administrasi. Supervisi akademik adalah supervisi yang 

menitikberatkan pengamatan pada masalah akademik yaitu 
yang langsung berada dalam lingkup kegiatan pembelajaran 
yang dilakukan oleh guru untuk membantu siswa ketika 
sedang dalam proses belajar. supervisi administrasi yang 
menitikberatkan pengamatan pada aspek-aspek administrasi 

yang berfungsi sebagai pendukung terlaksananya 
pembelajaran.101 

Selain dua macam supervisi yang disebut dengan 

obyeknya, ada sekelompok orang yang berpendapat bahwa 
ada lagi supervisi yang lebih luas, yaitu supervisi lembaga 

secara keseluruhan. sebetulnya supervisi yang mengarahkan 
perhatiannya kepada lembaga ini dapat dititipkan pada 
akreditasi, tetapi dapat juga dilaksanakan sendiri oleh 
pengawas dan kepala sekolah, jika ingin secara sistematis 
dapat dilakukan setiap tahun. 

Untuk lebih jelasnya antara supervisi dengan akreditasi, 

berikut ruang lingkupnya, yaitu dari supervisi akademik, 
supervisi administrasi, supervisi lembaga dan akreditasi. 
Yang membedakan antara kedua hal tersebut adalah pelaku 

                                                             

101Suharsimi Arikunto, Dasar-Dasar Supervisi, h. 3. 
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dan waktu dilaksanakannya. Supervisi dilakukan oleh orang 
yang ada di dalam yaitu kepada sekolah dan dari luar yaitu 
pengawas secara terus menerus, sedangkan akreditasi 
dilakukan oleh tim dari luar hanya dalam waktu-waktu 

tertentu. Tujuannya sama, yaitu meningkatkan kualitas 
lembaga, baik parsial maupun keseluruhan. dengan kata lain, 
yang menjadi objek supervisi akademik, supervisi 
administrasi, supervisi lembaga dan akreditasi sama, tetapi 
lingkup dan harapan tentang kualitasnya berbeda, dibatasi 

pada lingkup masing-masing jenis kegiatan supervisi. 

Sebagai contoh, kepala sekolah yang lebih dekat dengan 
sekolah bahkan justru melekat pada kehidupan sekolah yang 
lebih banyak mengarahkan perhatiannya pada supervisi 
akademik, sedang pengawas yang relatif lebih jarang datang 

ke sekolah karena jumlah sekolah yang menjadi 
pembinaannya cukup banyak, mengarahkan perhatiannya 
pada supervisi administrasi. 

Jika dibandingkan dengan tiga pengertian lain seperti 
inspeksi, pemeriksaan, pengawasan, dan penilikan, supervisi 

mempunyai makna yang lebih manusiawi. Supervisi tidak 
hanya sekedar mencari-cari kesalahan atau mengidentifikasi 
hal-hal yang sudah baik dan yang belum, tetapi mengarahkan 

kegiatannya untuk melakukan pembinaan. 

Ruang lingkup supervisi dapat dibedakan menjadi dua 

yaitu supervisi akademik yang mengutamakan amanatnya 
pada hal-hal yang langsung mengaitkan dengan aspek 
akademik, dan yang kedua adalah supervisi administrasi yang 
mengamati lebih banyak pada hal-hal yang sifatnya 
administrasi atau layanan dukungan yang bertujuan 

memperlancar jalannya kegiatan akademik. Dengan 

pemisahan ruang lingkup tersebut maka dapat diupayakan 
adanya sinkronisasi tugas antara kepala sekolah dengan 
pengawas. Sebagai contoh kepala sekolah yang lebih 
mengarahkan pada supervisi akademik, sedangkan pengawas 

pada supervisi administrasi. 
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Di samping pembagian tugas antara kepala sekolah 
dengan pengawas dalam mengarahkan pada supervisi 
akademik dan administrasi tidak kalah pentingnya yaitu 
sebelum menentukan siapa yang akan menjadi supervisor 

dalam proses pengawasan kegiatan supervisi perlu dikaji 
ulang tentang bagaimana cara seleksi perekrutan yang sesuai 
dengan kebutuhan terhadap pengawas pendidikan. Hal ini 
penting karena merupakan bagian dari kualitas atau mutu 
pendidikan yang tidak lain merupakan salah satu bagian 

penting yang ikut terlibat langsung untuk memantau atau 
membina guru yaitu supervisor. Oleh karena itu dibutuhkan 
supervisor yang berpengalaman sesuai dengan 
kompetensinya dan berkualitas atau profesional. 

Proses pemberdayaan pengawasan dilakukan melalui 

sistem perekrutan yang sesuai dengan kebutuhan terhadap 
pengawas pendidikan. Perekrutan ini bertujuan untuk 
menambah kekuatan sistem pengawasan sehingga 
memungkinkan guru memperoleh layanan bantuan yang 
sesuai dengan kebutuhan guru. Guru saat ini menghadapi 

tantangan yang cukup besar, bukan hanya karena adanya 
perubahan kurikulum saja, tetapi juga karena adanya 
perubahan yang terjadi di masyarakat. 

Masyarakat telah melakukan tekanan yang cukup kuat ke 
dunia pendidikan. Tekanan itu datang disebabkan oleh 

karena menginginkan perubahan yang sedang terjadi dan 
masyarakat menganggap tidak memadai. Oleh karena itu, 
dunia pendidikan dituntut untuk dapat berubah agar mampu 
merespons apa yang menjadi kebutuhan masyarakat. 

Perekrutan yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan 

haruslah diawali dengan kegiatan analisis. Analisis yang 

dilakukan adalah analisis kebutuhan terhadap perekrutan 
pengawas, kemudian analisis sumber daya pengawas yang 
tersedia, dan juga analisis terhadap fungsi pengawas. Melalui 
proses ini akan ditemukan pengawas yang bermutu dalam 

rangka menemukan sosok pengawas yang dapat melakukan 
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tugas kepengawasan. Jika tugas kepengawasan dapat 
dilakukan dengan baik, maka tuntutan mutu dari berbagai 
pihak stakeholder akan dipenuhi. 

Berdasarkan hasil ketiga analisis tersebut, barulah 
dilakukan perekrutan pengawas yang dapat memenuhi 
kebutuhan pengawas pendidikan di tingkat Dinas 
Pendidikan. Para pengawas yang direkrut haruslah sesuai 
dengan persyaratan yang layak untuk menjadi pengawas. 
Seperti tenaga kerja kependidikan guru yang setidak-

tidaknya telah mengajar selama 15 tahun, mantan kepala 
sekolah, memiliki integritas kepribadian yang baik, terampil 
dalam mengajar, berminat tinggi terhadap perubahan 
perbaikan pendidikan, tidak pernah melakukan hal-hal yang 
merusak kode etik dan martabat guru dan dunia pendidikan, 

mencintai peserta didik, memiliki rasa percaya diri yang 
tinggi, memiliki komitmen yang kuat terhadap tugas dan 
memiliki keyakinan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan lain 
sebagainya.102 

Dari penjelasan tersebut di atas, poin pentingnya adalah 

yang dimaksud dengan peningkatan kepribadian Guru 
sebagai solusi yang bersifat alternatif dalam 
mempertahankan profesionalisme guru pasca pandemi covid 

19   

C. Bayangan Setelah Pandemi Covid 19 

Setiap bencana, termasuk bencana wabah virus COVID-
19 ini, memberikan kesempatan untuk dikaji dari berbagai 
aspek dan disiplin keilmuan serta menawarkan solusi 
kebijakan alternatif yang dapat saling melengkapi dan 
memperkuat untuk penanganan wabah virus tersebut di 

Indonesia. Dalam ranah ilmu sosial, berbagai aspek proses 
dan struktur sosial serta organisasi sosial dapat menjadi 
kajian dan opsi kebijakan tersendiri. Max Weber, salah satu 

                                                             

102Amiruddin Siahaan, dkk, Manajemen Pengawas Pendidikan, (Jakarta: 
Ciputat Press Group, 2006), h, 103. 
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pendiri ilmu sosial yang telah memberikan landasan kuat 
atau kerangka analisis menarik untuk melihat bencana 
wabah virus COVID-19 dari aspek ketidakseimbangan 
struktural (structured inequalities) terkait kelas, status, dan 

kekuasaan.103 

Virus COVID-19 dapat menyerang siapa pun tanpa 
peduli batas kelas sosial, suku, dan agama, namun 
masyarakat kelas bawah merupakan kelompok yang paling 
rentan dan berisiko. Cepat atau lambat, jika tidak ditangani 

dengan tepat dan efisien, virus ini akan menyasar secara 
masif masyarakat kelas bawah Indonesia yang merupakan 
mayoritas. Masyarakat kelas bawah lebih rentan karena 
tidak memiliki ketahanan sosial yang lebih baik. Masyarakat 
kelas bawah juga yang akan merasakan dampak terbesar 

ditambah jumlahnya yang dominan di negara-negara 
berkembang seperti Indonesia. Kondisi ini dapat menjadi 
berkepanjangan jika merujuk pada masa trauma pasca 
bencana (post-disaster trauma). Akan tetapi, sejauh ini 
belum ada data-data yang menggambarkan variabel sosial-

ekonomi para pasien yang terpapar virus COVID-19. Data 
resmi terkait DKI Jakarta sebagai provinsi yang paling banyak 
memiliki kasus positif COVID-19, dengan persentase sekitar 
50% lebih banyak dari jumlah kasus di provinsi lainnya, 

hanya menggambarkan variabel gender dan usia para 

pasien.104 Pemerintah perlu mengetahui data ini untuk 
mengidentifikasi bantuan apa yang dapat didistribusikan 
dan kepada siapa bantuan tersebut diberikan untuk 
mengurangi beban ekonomi kelas-kelas tertentu dalam 
situasi pandemi ini. 
                                                             

103See Robert A Stalling, Weberian political sociology and sociological 
disaster studies,“Sociological forum”, vol. 17, no. 2, Juni 2002. Lihat juga Henry 
W. Sischer III, The sociology of disaster: definitions, research questions, and 
measurements in post –September 11, 2000, environment,. Paper submitted 
for presentation at the annual meetings of the American Socio- logical 
Association, Atlanta, August 2003  

104https://corona.jakarta.go.id/id/data, diakses pada tanggal 1 juli 2020  

https://corona.jakarta.go.id/id/data
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Selain itu, kebijakan mitigasi bencana COVID-19 di 
Indonesia yang berupa kebijakan  karantina  wilayah  dan 
Pembatasan Sosial Berskala Besar dengan pembatasan 
pergerakan masyarakat secara ketat dan himbauan untuk 

tidak keluar rumah dan bekerja dari rumah (work from home) 
kecuali untuk keperluan esensial seperti ekonomi, telah 
memukul dan berdampak secara masif terhadap ekonomi 
masyarakat kelas bawah, terutama pekerja di sektor informal 
dan/atau pekerja harian. Dalam hal ini, tidak keluar rumah 

(stay home) dapat memiliki makna dan konsekuensi yang 
berbeda untuk setiap kelas. Bagi masyarakat kelas bawah, 
tidak keluar rumah dapat berarti tidak bisa makan pada hari 
tersebut.   
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MASA PANDEMI COVID 19  

 

 

 

 

A. Strategis Ke Depan 

Munculnya COVID-19 memberikan hikmah kepada kita 
semua di semua lintas disiplin yang berbeda bahwa kita 
selalu harus siap menghadapi situasi yang tak dapat 

diprediksi. Pentingnya kemitraan publik di lintas profesi 
untuk bersama-sama bersatu untuk melewati COVID-19 
dengan menerapkan komunikasi, kolaborasi, kerja sama, 
dan koordinasi yang baik antar disiplin ilmu. 

Bagaimanapun, kompetensi guru menjadi penentu 

utama keberhasilan proses pembelajaran, termasuk di 
Indonesia. Guru akan berusaha sedapat mungkin agar 
kegiatan pembelajaran yang dilakukan berhasil. Guru 
berperan sebagai pengorganisasi lingkungan belajar dan 

sekaligus sebagai fasilitator belajar. Untuk memenuhi itu, 
maka guru haruslah memenuhi aspek bahwa guru sebagai: 

model, perencana, peramal, pemimpin, dan penunjuk jalan 
atau pembimbing ke arah pusat-pusat belajar. Guru 
berperan untuk mengarahkan dan memberi fasilitas belajar 
kepada peserta didik sehingga proses belajar berjalan 
secara memadai, tidak semata-mata memberikan informasi. 

Bagaimana dan apapun bentuk strategi, model, dan media 
pembelajaran yang digunakan guru, sejatinya 

diorientasikan pada satu syarat utama, yaitu menarik 
sehingga menumbuhkan minat belajar buat anak didik. Hal 
ini juga berlaku di masa pandemi COVID-19. 

Dalam konteks pembelajaran daring, apresiasi layak 
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diberikan kepada guru, sekolah, peserta didik, dan bahkan 
orang tua/wali murid karena mereka mampu beradaptasi 
dengan cepat. Namun, seiring berjalannya waktu semua 
pihak perlu mengevaluasi pembelajaran daring tersebut 

agar tujuannya bisa tercapai secara optimal. Beban belajar 
peserta didik harus logis dan terukur. Banyaknya tugas atau 
tagihan yang diberikan guru menjadi keluhan umum dalam 
pembelajaran daring. Beban belajar peserta didik tentunya 
harus diperhitungkan, terukur, baik secara materi maupun 

waktu.  

Guru dapat memberikan yang lebih menantang dan 
menarik, misalnya mengamati, mencoba, dan menganalis. 
Dalam pembelajaran daring meskipun dilakukan secara 
jarak jauh-sapaan, respons, umpan balik, penghargaan 

terhadap hasil pekerjaan peserta tidak boleh terlupakan. 
Jangan sampai muncul anggapan bahwa peserta didik 
seakan diperdaya karena tugas yang sangat banyak, tidak 
logis, dan tanpa umpan balik. Jangan sampai pekerjaan yang 
sudah dikerjakan maksimal oleh peserta didik, tetapi guru 

tidak mengoreksi. 

Apresiasi terhadap capaian anak didik perlu diberikan 
guru agar tujuan pembelajaran bisa tercapai. Salah satu 

tujuan pembelajaran termasuk dalam hal ini pembelajaran 
daring adalah pencapaian kompetensi peserta didik yang 

dikenal dengan 4C, yaitu (1) critical thinking (berpikir 
kritis) yang mengarahkan peserta didik untuk untuk dapat 
menyelesaikan masalah (problem solving); (2) creativity 
thinking (berpikir kreatif) dapat dimaknai guru dapat 
mendampingi peserta didik yang memiliki kreativitas tinggi 

mampu berpikir dan melihat suatu masalah dari berbagai 
sisi atau perspektif; (3) collaboration (bekerja sama atau 

berkolaborasi) agar peserta didik mampu dan siap untuk 
bekerja sama dengan siapa saja dalam kehidupannya 
mendatang; dan (4) communication (berkomunikasi) dapat 
dimaknai sebagai kemampuan peserta didik dalam 

menyampaikan ide dan pikirannya secara cepat, jelas, dan 



108 
 

efektif. 

Pembelajaran daring dikembangkan untuk 
mewujudkan sistem pendidikan terpadu yang dapat 

membangun konektivitas antar komponen yang ada dalam 
Pendidikan. Oleh karenanya pendidikan menjadi lebih 
dinamis dan fleksibel bergerak untuk pengembangan 
pendidikan. Sudah barang tentu semua ini harus diikuti oleh 
kesiapan seluruh komponen sumber daya manusia baik 
dalam cara berpikir, orientasi, perilaku, sikap, serta sistem 

nilai yang mendukung pemanfaatan pembelajaran dalam 
jaringan (daring) untuk kemaslahatan umat manusia.  

Selain itu, ketersediaan akses ke jaringan internet juga 
harus menjadi hal penting. Seorang pengguna bisa 

berhubungan dengan internet dengan mengakses komputer 

atau smartphone pada lembaga pendidikan yang telah 
terkoneksi ke internet atau perlu menjadi pelanggan dari 
sebuah ISP (internet service provider). ISP adalah 
organisasi komersial yang bergerak dalam bidang 
penyediaan jasa akses ke internet. Seperti aplikasi “ruang 

guru”. Hal inilah yang harus dipikirkan oleh penyelenggara 
pendidikan, khususnya pemerintah. 

Terkait pembelajaran dalam jaringan (daring), yang 

dapat meyakinkan peserta didik dan orang tua adalah 
elemen vital dari respons institusional (guru dan sekolah). 

Sebagai upaya meningkatkan kapasitas untuk pembelajaran 
dalam jaringan (daring), sekolah harus memanfaatkan 
kondisi asinkron. Seperti halnya pelajaran kelas normal, 
pembelajaran dalam jaringan (daring) harus mencakup 
berbagai tugas dan pekerjaan yang menempatkan COVID-

19 dalam konteks global dan historis. Saat memutuskan 

implementasi pembelajaran dalam jaringan (daring), harus 
dirancang penilaian yang membantu guru untuk fokus. 
Sudut pandang ini menyarankan cara-cara yang fleksibel 
untuk menutupi kekurangan sistem pembelajaran sampai 

pandemi berakhir. 



109 
 

Perlu sebuah panduan praktis dan pragmatis buat 
seorang guru, kepala sekolah dan pejabat negara yang harus 
mengelola sistem pendidikan hingga menerima semua 
konsekuensi pendidikan dari krisis ini. Berbagai kursus 

daring yang sederhana, fungsional, dan gratis harus tersedia 
secara luas. Selain itu, komentar pengguna terkait pelatihan 
yang bertujuan untuk meningkatkan efektivitas metode 
pelatihan perlu menjadi pertimbangan. Konten pendidikan 
dalam format media yang berbeda dapat dikembangkan dan 

disiapkan sesuai tingkat usia anak didik untuk 
meningkatkan efektivitas pembelajaran dalam jaringan 
(daring).  

Format media yang berbeda yang dikembangkan dan 
disiapkan sesuai tingkat usia anak didik, karena setiap anak 

didik memiliki kematangan persepsi yang berbeda. 
Perbedaan kematangan persepsi menandakan bahwa tidak 
semua anak didik dapat membuat keputusan serta 
menghadapi risiko yang didapat dari setiap keputusan yang 
diambil. Hubungannya dengan pembahasan ini ialah apakah 

pemilihan pembelajaran dalam jaringan (daring) sudah 
sesuai dengan tingkat usia anak didik. Di Amerika Serikat 
praktik-praktik pembelajaran dalam jaringan (daring) 
dinilai cukup sukses. Berikut adalah beberapa ide terbaik 

dari pendidik di seluruh dunia yang banyak dari mereka 

telah mengajar selama pandemi COVID-19.  

Pertama, “mempersiapkan dan berlatih”. Ada lima hal 
yang harus diperhatikan, yaitu (1) pastikan ekuitas digital. 
Kesetaraan adalah hambatan terbesar dalam 
mempersiapkan pembelajaran dalam jaringan (daring), dan 

inilah hal pertama yang harus dipikirkan guru. Guru dan 
sekolah perlu memastikan bahwa semua peserta yang 

terlibat harus memiliki perangkat teknologi informasi dan 
komunikasi. Itulah mengapa perlu dilakukan survei atau 
pendataan guru dan keluarga untuk mengetahui siapa yang 
akan membutuhkan perangkat daring dan paket data 

(bandwidth). Selama penutupan sekolah, orang tua 
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mungkin juga bekerja dari rumah, itu berarti satu orang 
dapat bersaing untuk menggunakan komputer atau sarana 
daring lainnya. Sementara untuk guru atau anak didik yang 
tidak memiliki Wi-Fi di rumah, pemerintah sejatinya harus 

mencari cara untuk membeli atau menyewa hotspot Wi-Fi 
dan kemudian memiliki rencana untuk mendistribusikan 
perangkat daring dan hotspot. (2) Berlatih. Sekolah yang 
sudah terbiasa melaksanakan pembelajaran dalam jaringan 
(daring), tentu tidak lagi melalui kendala konektivitas 

dengan peserta didik di rumah dan masalah perangkat. 
Tetapi bagi sekolah yang belum memiliki pengalaman atau 
masih pada level dasar, seharusnya momentum ini dianggap 
sebagai peluang. Guru yang belum menggunakan sistem 
manajemen pembelajaran secara teratur, perlu beradaptasi 

dengan cepat sehingga tidak akan ada gangguan dalam 
komunikasi setelah adanya kebijakan penutupan aktivitas 
di sekolah. Guru harus melatih diri dan peserta didik 
tentang beberapa aplikasi dan teknologi yang mungkin 
perlu mereka gunakan saat belajar dari rumah. Berlatih di 
kelas atau sekolah dan kemudian meminta peserta didik 

untuk mencoba menggunakan alat- alat dari rumah. (3) 
Berikan harapan yang jelas kepada staf dan orang tua. 
Selama kegiatan pembelajaran dalam jaringan (daring), 

melalui komunikasi antara administrator, staf, orang tua 
dan peserta didik lebih penting dari sebelumnya. Proses 

komunikasi yang dimaksud bertujuan untuk menguraikan 
secara detail, bagaimana sekolah akan beroperasi selama 
penutupan sehingga staf dan orang tua dapat mengakses 
website atau fasilitas daring yang sama. Selain memposting 
dan mendistribusikan setiap kegiatan pembelajaran dalam 

jaringan (daring), sekolah-sekolah harus memanfaat grup 
whatsapp untuk berkomunikasi dengan cepat dan memberi 
tahu orang-orang setiap jadwal pembelajaran. Selanjutnya, 

siapkan panduan langkah demi langkah tentang cara 
mengakses dan menggunakan alat dan kurikulum 

pembelajaran dalam jaringan (daring). Pastikan Anda 
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menyajikan informasi ini dalam berbagai format termasuk 
video dan teks dan termasuk screenshot dan tutorial. 
Mintalah orang tua untuk memastikan semua peserta didik 
terutama yang masih anak-anak mengetahui cara masuk ke 

aplikasi dan mengetahui kata sandi mereka. Selain itu guru 
juga perlu mengetahui cara login dan menggunakan fasilitas 
tersebut. Berikan dukungan teknis ekstra dan pastikan 
orang tua dan guru tahu cara meminta bantuan bila 
diperlukan. (4) Luangkan waktu untuk merencanakan. Jika 

penutupan sekolah terjadi sebelum semua guru siap untuk 
melaksanakan pembelajaran dalam jaringan (daring), maka 
luangkan waktu bahkan jika itu hanya satu atau dua hari 
untuk bersiap sebelum meluncurkan sistem pembelajaran 
dalam jaringan (daring) dengan siswa. Penundaan sementara 

dalam memulai pembelajaran daring akan terbayar dalam 
jangka panjang. (5) Siapkan kebutuhan pribadi, lengkapi 
sarana-prasarana. Pastikan Anda memiliki akses ke semua 
sarana prasarana yang dibutuhkan dari rumah jika tidak 
dapat kembali ke sekolah atau membawa pulang komputer 
yang sering digunakan di sekolah dan memindahkan 

beberapa file penting ke dalam perangkat penyimpanan 
data. 

Kedua, Implementasi. Ada lima hal yang harus 

diperhatikan dalam mengimplementasikan pembelajaran 

dalam jaringan (daring) yaitu:  

1) Tetapkan jadwal harian. Perlu kejelasan tentang kapan 
guru dan anak didik melaksanakan pembelajaran dalam 
jaringan (daring). Harus diingat bahwa sehari penuh di 
depan layar untuk anak-anak dan guru, terutama untuk 

keluarga yang mungkin berbagi satu perangkat akan 
sangat tidak efektif. Banyak sekolah yang memilih dua 

waktu, check-in di pertemuan pagi dan check-in di 
pertemuan sore dan kemudian memberi keluarga 
fleksibilitas tentang bagaimana mereka mengatur jadwal 
di rumah. Sekolah lain dapat mengatur ulang jadwal 

sekolah, dengan menginformasikan satu hari sekolah full 



112 
 

day dan satu hari off. Anak didik menghadiri tiga kelas di 
pagi hari dan memiliki sore hari untuk bekerja secara 
independen dan berinteraksi dengan guru-guru selama 
"jam kantor." Keesokan harinya, mereka menghadiri sisa 

kelas mereka secara daring di pagi hari dan kemudian 
memiliki jadwal dengan para guru di sore hari.  

2) Berikan pembelajaran yang kuat. Dalam keadaan 
ekstrem seperti penutupan dadakan, guru mungkin 
tertarik untuk mengunggah lembar kerja agar diisi dan 

dikembalikan oleh siswa. Tetapi pembelajaran dalam 
jaringan (daring) selama penutupan khususnya selama 
penutupan yang diperpanjang setidaknya dapat 
menciptakan suatu pengalaman baru yang sama 
menariknya dengan pengalaman di kelas di waktu 

normal, bila tidak maka anak didik akan menderita. Oleh 
karena itu, untuk kepala sekolah harus merekomendasi 
untuk membuat pembelajaran dalam jaringan (daring) 
menjadi kegiatan-kegiatan kecil. Perjelas target untuk 
partisipasi secara daring. Berikan umpan balik segera 

(atau setidaknya sering) melalui pemeriksaan 
pengetahuan secara daring, komentar pada dokumen 
kolaboratif dan obrolan untuk membuat siswa 
termotivasi dan konstruktif. Sertakan rapat virtual, 

obrolan langsung, atau tutorial video untuk menjaga 

koneksi manusia.  

3) Desain pembelajaran mandiri. Ingatlah bahwa orang tua 
mungkin sedang bekerja atau bekerja dari rumah dan 
tidak dapat banyak membantu. Penting untuk merancang 
pembelajaran yang tidak memerlukan banyak dukungan 

dari orang tua, yang mungkin sudah kewalahan.  

4) Perhatikan kondisi emosional. Periksa kondisi emosional 
setiap anak didik dan rekan kerja, terutama mereka yang 
kurang nyaman dengan alat digital untuk melihat apakah 
mereka membutuhkan bantuan atau seseorang untuk 

diajak bicara sehingga bisa membantu. Merasa 
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diasingkan di rumah dapat memperburuk keadaan, 
bahkan memperparah rasa takut menghadapi krisis 
global. Meluangkan waktu untuk menanyakan perasaan 
peserta didik (terutama mungkin perasaan cemas) sama 

pentingnya dengan memeriksa pekerjaan akademik 
peserta didik. Meskipun bekerja di rumah mungkin 
terasa menyenangkan, namun tetap sulit untuk tetap 
pada jadwal reguler. Beberapa hal yang dapat membantu, 
misalnya beristirahatlah secara teratur, luangkan waktu 

untuk berolahraga, pertahankan jadwal tidur yang 
teratur, dan batasi gangguan jika memungkinkan 
(misalnya menonaktifkan sosial media sementara 
waktu). Tetapkan tujuan harian dan mingguan. Luangkan 
waktu untuk bersosialisasi, Bersama keluarga.  

5) Pilih alat yang tepat dan tetap untuk digunakan. Berbagai 
macam alat teknologi, banyak yang gratis, tersedia untuk 
membantu pembelajaran dalam jaringan (daring). 
Dengan begitu banyaknya fasilitas, guru bisa tergoda 
untuk mencoba menggunakan semuanya. Sebaliknya, 

batasi jumlah alat, aplikasi, dan platform agar peserta 
didik dan orang tua mereka tidak kewalahan. Video 
conference dapat dilakukan, tetapi pertimbangkan aspek 
privasi siswa dan guru di rumah. Berpakaianlah sesuai 

keinginan Anda untuk menghadiri sekolah dan 

mengharapkan siswa melakukan hal yang sama. 
Pembelajaran dalam jaringan (daring) juga 
menghadirkan peluang besar untuk menekankan etika 
daring dan menanamkan aturan warga negara yang bijak 
dan bertanggung jawab dalam menggunakan media 
daring. 

Sejalan itu, guru yang melaksanakan pembelajaran dalam 

jaringan (daring), dengan dua tujuan utama yaitu 
mempertahankan kontinuitas pengajaran sebanyak mungkin 
dan menyelesaikan semester dengan baik. Mulailah dengan 
mempelajari tugas selama beberapa minggu mendatang. 

Apakah materi dapat diakses secara daring, sehingga peserta 
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didik dapat menemukan instruksi dan materi yang mereka 
butuhkan? Apakah jelas bagaimana peserta didik akan 
berubah dalam pekerjaan mereka? Apakah tenggang waktu 
telah diubah, dan apakah semua tenggang waktu itu dikirim 

secara jelas? Bagaimana guru akan memberi umpan balik 
tentang kemajuan peserta didik? Pertimbangkan bagaimana 
peserta didik akan dapat mempraktikkan keterampilan dan 
tujuan utama yang diharapkan biasanya mereka lakukan di 
kelas? Bagaimana guru akan memberi peserta didik 

kesempatan untuk latihan dan umpan balik, untuk penugasan 
kecil dan berisiko tinggi? Tidak diragukan lagi peluang itu 
akan berbeda dari sebelumnya sebelum guru memindahkan 
kelas secara daring. Pastikan bagaimana peserta didik dapat 
mengakses peluang itu. Dan jika guru tidak menghabiskan 

banyak waktu di kelas untuk melatih peserta didik dan 
mendapatkan umpan balik, sekarang adalah saat yang tepat 
untuk meningkatkan aspek pembelajaran mengingat guru 
tidak akan menyajikan konten secara langsung.  

Beralihlah ke pengalaman di dalam kelas daring. Cobalah 

menentukan apa yang guru lakukan di kelas pada tingkat 
yang lebih tinggi, lebih berorientasi pada tujuan (misalnya 
presentasi konten, memeriksa pemahaman, kerja proyek 
kolaboratif dan kuis). Jika guru mengingat tujuan-tujuan 

tersebut, guru akan memiliki ide yang lebih baik tentang 

bagaimana mencapainya secara daring, serta aspek-aspek 
apa dari pengalaman kelas yang harus difokuskan untuk 
disimulasikan. keputusan apa yang akan dilakukan tentang 
penilaian berisiko tinggi, khususnya ujian. Sebaiknya, jangan 
ada soal dengan jawaban yang mudah, terutama jika guru 
berencana untuk memiliki sebagian besar nilai siswa 

bergantung pada apa yang akan menjadi tes langsung, yang 
diprogram secara langsung. Gunakan pula beberapa jenis 

proyek dan berbagai pengolah data aktivitas daring yang bisa 
digunakan. 

Pertimbangan materi yang akan diberikan. 

Kemungkinan, bacaan dan materi lainnya ada dalam bentuk 
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digital, dan guru mungkin sudah mempostingnya. Tetapi guru 
harus memeriksa ulang apakah bacaan, video, kumpulan 
masalah, kuis, dan sejenisnya dapat diakses, bersama dengan 
dokumen-dokumen utama seperti silabus dan jadwal. Setelah 

guru memeriksa hal-hal tersebut, maka pastikan semua 
terkomunikasikan dengan baik. Guru perlu menjelaskan 
sedetail mungkin apa yang dapat diharapkan dari peserta 
didik tentang pembelajaran dalam jaringan (daring) dalam 
beberapa minggu ke depan. Pastikan untuk membahas apa 

yang menjadi tanggung jawab peserta didik untuk dilakukan, 
bagaimana mereka dapat menemukan hal-hal yang mereka 
butuhkan untuk memenuhi tanggung jawab itu, dan apa yang 
harus mereka lakukan terlebih dahulu. Pastikan juga jalur 
komunikasi dua arah, tawarkan lebih banyak cara untuk 

berkomunikasi dengan guru (misalnya melalui aplikasi 
WhatsApp, facebook atau video call). 

Hal lain yang tidak kalah pentingnya adalah saat ini 
dibutuhkan kurikulum yang fleksibel dan siap menghadapi 
pandemi. Di Indonesia kurikulum yang berlaku adalah 

kurikulum 2013 tidak dirumuskan untuk menghadapi 
pandemi COVID-19 di tahun 2020. Pada hal bangsa ini 
membutuhkan kurikulum yang fleksibel. Indonesia juga 
membutuh skenario pembelajaran (silabus, lesson plan) yang 

fleksibel, dan multi-skenario pembelajaran. Indonesia pun 

membutuhkan pedagogi yang fleksibel, sejenis multimodal 
pedagogy atau apa pun namanya. Selain itu, dibutuhkan pula 
asessmen yang fleksibel dengan tanpa mengurangi kualitas, 
agar di saat-saat tertentu ketika muncul hal-hal tak 
terduga/tak terprediksi (seperti bencana atau konflik), dunia 
pendidikan akan tetap berlangsung. Tentu saja semua itu 

disiapkan dengan tetap mengutamakan aspek “manusia” di 
atas kurikulum, metode, media, dan teknis asessmen 

tersebut. 

 

B. Anak Didik dan Interaksi Sosial 
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Setiap manusia dalam menjalani proses kehidupan kehidupan ini 
tidak terlepas dari interaksi antar sesama manusia karena adanya 
sifat saling membutuhkan. Manusia pada dasarnya merupakan 
makhluk sosial yang ingin hidup dengan orang lain yang memiliki 

hubungan timbal balik dengan manusia yang lain. Manusia 
sebagai makhluk sosial juga sebagai makhluk indivdu yang 
mempunyai karakter yang unik dan berbeda dari setiap individu 
yang lain. Maka dari itu, manusia membutuhkan manusia yang lain 
sebagai bentuk pengakuan keberadaanya di lingkungan. 

Manusia terlahir sebagai makhluk sosial, kenyataan 
tersebut menyebabkan manusia tidak akan dapat hidup normal 
tanpa kehadiran manusia yang lain. Hubungan tersebut dapat 
dikategorikan sebagai interaksi sosial. Manusia adalah mahluk sosial 
dan manusia selalu ingin melakukan kerja sama dan interaksi 

sosial. Interaksi itu tidak hanya dipicu oleh dorongan kebutuhan 
ekonomis, biologis, emosional dan sebagainya yang mengikat 
dirinya, melainkan juga sebagai fitrah yang tak terbantahkan 
pada dirinya. 

Interaksi sosial adalah hubungan-hubungan sosial yang 

dinamis yang berkaitan dengan orang perorangan, kelompok 
per kelompok, maupun perorangan terhadap kelompok ataupun 
sebaliknya. Manusia dalam hal ini adalah anak yang tumbuh dan 

berkembang melalui proses interaktif antara dirinya, keluarga, 
dan lingkungannya. Interaksi yang dilakukan adalah proses belajar 

untuk memahami perilaku-perilaku sosial di lingkungan 
sekitarnya. Proses interaksi yang diterima oleh seorang anak 
adalah dari orang tua yang kemudian akan meluas. Hal ini bisa 
dilihat pada masa sekolah, anak tidak hanya berinteraksi pada 
orang tua saja, tetapi juga berinteraksi dengan seluruh orang yang ada 

di sekitarnya seperti guru dan teman sebayanya. Dilingkungan 
sekolah, status seorang anak akan berubah menjadi seorang anak 

didik yang membutuhkan pengetahuan melalui proses pendidikan 
yang berlangsung. 
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Gambar 28. Ilustrasi Anak Didik dan Interaksi Sosial 

Pengetahuan yang didapat anak dari proses pendidikan akan 
lebih banyak melalui proses interaksi yang terjadi di sekolah. 
Pada proses interaksi ini mempunyai peranan yang penting dalam 
proses pertumbuhan dan perkembangan anak utamanya 

perkembangan sosial anak. Dari sinilah anak akan 
mengembangkan potensi diri melalui proses interaksi 
pembelajaran yang dilakukan. Selama proses ini, anak 
menerima banyak pengetahuan dan tindakan- tindakan sosial 
lainnya yang akan membantu perkembangan sosialnya.  

Dalam hal ini, undang-undang No 20 tahun 2003 juga telah 
mengatur dan menjelaskan bahwa anak didik atau peserta didik 

merupakan anggota masyarakat yang berusaha 
mengembangkan potensi dirinya melalui proses pembelajaran. 
Mengembangkan potensi anak didik bukan hanya dilakukan dan 

kemudian ditanamkan pada diri anak melalui lembaga-lembaga 
pendidikan, tetapi bisa juga melalui lingkungan sosial anak dengan 
melakukan interaksi sosial. Peran orang tua juga sangat dibutuhkan 
dalam menanamkan nilai-nilai sosial kepada anak agar dapat 
mengkondisikan dirinya di tengah-tengah masyarakat. 

Pendidikan adalah sebuah cara dalam mengembangkan dan 
melakukan perubahan terhadap perilaku anak didik. Artinya 
Pendidikan merupakan transmisi terhadap kelakuan, sikap, 

keterampilan dan aspek-aspek kelakuan lainnya kepada 
generasi muda, dan merupakan sebuah proses belajar dan 

mengajar terkait dengan pola- pola kelakuan manusia seperti 
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apa yang diharapkan oleh masyarakat. 

Hakikatnya, hampir seluruh perilaku manusia bersifat sosial 
yang didapatkan dari hasil interaksi dengan manusia yang lainnya 

karena adanya sifat saling membutuhkan. Masyarakat maupun 
secara individu sebagai pelaku dalam melakukan interaksi 
sosial, dalam meneruskan budaya yang sudah ada dengan 
melakukan beberapa perubahan terhadap generasi muda melalui 
pendidikan dan interaksi sosial.  

Dengan demikian pendidikan bisa diartikan sebagai 
sosialisasi. Karena belajar merupakan sebuah proses sosialisasi secara 
berkelanjutan, dan melalui pendidikan maka akan membentuk 
kepribadian seseorang karena hampir semua kelakuan individu 
dipengaruhi oleh orang lain. Sedangkan lingkungan sosial 

merupakan salah satu dari banyak faktor yang mempengaruhi 

seseorang baik individu ataupun kelompok untuk dapat 
melakukan sesuatu tindakan serta perubahan-perubahan 
perilaku setiap individu. 

Interaksi sosial dalam aspek perkembangan anak didik 

menjadi salah satu faktor keberhasilan, dan bukan hanya pada aspek 
kognitif saja tetapi juga faktor perkembangan anak didik terletak pada 
aspek sosial, lingkungan, menghargai orang lain dan masih 
banyak lagi aspek sosial dalam membantu perkembangan anak 

didik. Aspek sosial menjadi hal yang sangat penting dalam 
kehidupan seorang anak terutama anak yang masih berada di 

tingkat sekolah dasar. Pada masa seperti ini, dunia anak lebih luas 
dibandingkan pada masa kanak-kanak hal ini terlihat dari 
keinginannya untuk berkelompok. Pada masa ini anak diharapkan 
akan mendapatkan keterampilan-keterampilan tertentu untuk 
menghadapi dan menyesuaikan diri di masa yang akan datang. 

Pada hakikatnya, pendidikan merupakan sebuah usaha sadar 
untuk mencerdaskan bangsa, masyarakat, serta anak bangsa dengan 
menanamkan aspek-aspek ilmu pengetahuan yang terkait dengan 

hubungan antara manusia dengan manusia tanpa adanya 
perbedaan dan lebih menekankan kepada persamaan. Hal 

terkait dengan pendidikan, di Indonesia sendiri berpatokan 
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pada Undang-undang No.20 Tahun 2003 tentang sistem 
pendidikan nasional pada pasal 3 telah disebutkan bahwa 
pendidikan berfungsi membentuk watak serta peradaban bangsa 
dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang bertujuan 

untuk mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi 
manusia yang beriman, bertakwa kepada Tuhan yang maha esa, 
kreatif, mandiri dan menjadi warga negara yang demokratis dan 
bertanggung jawab. 

Undang-undang No.20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas di 

jadikan sebagai dasar hukum pendidikan di Indonesia yang 
harapannya dapat mengubah karakter atau kepribadian anak bangsa 
menjadi lebih baik. Dalam kaitannya dengan Interaksi sosial secara 
global memberikan gambaran pada dunia pendidikan maupun 
pada masyarakat luas sangat diperlukan pemahaman yang baik 

dalam mencapai kebaikan bersama. Interaksi sosial secara global 
yang terbangun antara guru dan anak didik harusnya sesuai dengan 
tujuan dari pendidikan itu sendiri. 

Metode serta strategi harus tepat digunakan dalam memberikan 
arahan pada anak didik. Dalam hubungan masyarakat luas, banyak hal-

hal yang tidak jelas diungkapkan secara lisan, berangkat dari hal 
tersebut teori interaksionisme simbolik yang ada harus dipahami 
sehingga tidak terjadi salah komunikasi atau interaksi terbangun 

berjalan kurang baik. Untuk itu simbol-simbol dari kehidupan harus 
dijabarkan secara baik sehingga terlihat secara utuh sehingga 

terbangunlah hubungan yang harmonis dengan sesama 
manusia. 

Interaksi simbolik yang ada antara individu dan individu yang 
melakukan interaksi untuk memahami dan memaknai simbol-
simbol sehingga penafsiran akan situasi dan apa yang diinginkan 

dapat tercapai dengan baik. Memahamkan anak didik akan sebuah 

simbol-simbol yang pada dasarnya belum dipahami akan 
menjadikan aspek sosial anak didik semakin berkembang dan 
melalui hal ini akan meningkatkan kompetensi yang dimiliki melalui 
interaksi yang dilakukan. Hal seperti ini terkadang terjadi pada 

lingkungan anak didik, karena pada masa perkembangan anak 
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mempunyai rasa ingin tahu yang sangat tinggi terhadap apa yang 
dilihatnya secara kasat mata. 

Sekolah selain tempat mendidik juga sebagai lingkungan sosial 

anak yang memiliki peranan besar terhadap pertumbuhan aspek 
sosial anak. Dilembaga pendidikan ini, anak didik sebagai bagian 
dari lingkungan sosial akan mendapatkan stimulus pengetahuan 
secara kognitif maupun sosial untuk merangsang pertumbuhan 
pola pikir anak yang berkaitan dengan keadaan lingkungan sosial 
baik lingkungan keluarga maupun lingkungan masyarakat di 

sekitarnya. Maka pada saat anak didik berada di sekolah sebagai 
lingkungan sosial, anak akan melakukan interaksi sebagai alat 
komunikasi untuk pertumbuhan aspek sosialnya, baik itu interaksi 
yang terjadi di dalam kelas antara siswa dan guru maupun antara 
anak didik dan anak didik lainnya. Pengembangan hubungan sosial 

di dalam kelas baik antara anak didik dan guru maupun antara 
anak didik dengan anak didik lainnya sangat penting dilakukan 
untuk meningkatkan aktivitas belajar. 

Oleh sebab itu, pendidikan akan memberikan pengetahuan 
dan wawasan yang lebih karena seiring melakukan interaksi 

terhadap lingkungan sekitar. Hal ini sangat penting diperoleh 
seorang anak pada usia sekolah dengan melakukan interaksi 
terhadap lingkungan sekitar maka akan menyebabkan munculnya 

variasi-variasi baru yang kompleks dalam kehidupan anak didik. 
Pentingnya membuka diri ter- hadap lingkungan dan informasi 

sebagai suatu cara untuk menerima kondisi lingkungan yang 
berbeda dari lingkungan dalam keluarga. 

Pendidikan sebagai wadah dalam menghadapi lingkungan sosial 
yang dinamis seharusnya dapat memproteksi hal-hal yang 
memberikan efek hebat terhadap perkembangan anak didik 

sebagai makhluk dasar yang masih membutuhkan bimbingan 

pengetahuan. Karena pada hakikatnya lingkungan sosial akan selalu 
berkembang begitu pula dengan masyarakat yang ada dalam 
lingkungan. Perlunya membentengi anak didik terhadap hal-hal 
negatif yang terjadi di lingkungan sosial dengan adanya peranan 

yang besar dari orang tua untuk memproteksi diri dan anak didik 
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dari hal tersebut. Selain itu, lembaga pendidikan dalam hal ini 
adalah sekolah juga mempunyai peranan yang besar dalam 
memberikan stimulus kepada anak didik terhadap dinamika 
lingkungan sosial yang sedang terjadi. 

Pada saat sekarang ini, interaksi sosial merupakan kunci dari 
seluruh kehidupan sosial, kehidupan bersama muncul dari 
interaksi sosial yang dilakukan. Pada anak didik sangat penting 
diajarkan tentang interaksi sosial karena nantinya akan hidup 
bermasyarakat yang sekaligus akan menumbuhkan identitas 

dirinya di tengah masyarakat dan merupakan cara untuk 
memperoleh informasi di sekitarnya. Perkembangan teknologi kini 
sudah menjadi pengaruh yang besar yang masuk dalam lingkungan 
sosial masyarakat. Hal ini juga sudah merambat ke dalam diri anak-
anak sehingga memebrikan stimulus yang lebih kepada anak yang 

memang belum waktunya untuk menerima hal tersebut. 

Interaksi sosial sangatlah mudah dilakukan. Melakukan 
komunikasi antara individu dengan individu lainnya sangatlah 
mudah dan ini sudah termasuk melakukan interaksi antar 
individu. Seseorang bisa melakukan interaksi sosial jarak jauh 

dengan memanfaatkan kemajuan teknologi melalui media sosial 
seseorang bisa melakukan komunikasi. Kemajuan teknologi ini 
juga dimanfaatkan di dunia pendidikan sebagai sarana dalam 

membantu memberikan informasi dan mendukung proses 
pembelajaran terhadap peserta didik. Ketika di lembaga 

pendidikan teknologi digunakan sebagai saran untuk 
mendapatkan informasi dan membantu kelancaran tugas ataupun 
kelancaran proses pembelajaran, dan ketika di luar dari lembaga 
pendidikan teknologi bebas digunakan. Penggunaan teknologi 
juga sudah merasuk ke dalam jiwa anak-anak, melalui gadget 
sebagai perantara melakukan interaksi sosial dengan individu 
lainnya. Pemanfaatan teknologi bagi masyarakat berbeda-beda, 

ada yang memanfaatkan secara positif ada juga yang 
memanfaatkannya secara negatif. 

Berkembangnya teknologi menjadi menarik di kalangan anak-

anak. Karena bisa dimanfaatkan untuk pembelajaran dan 
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mendapatkan informasi terkait lingkungan sekitar. Penggunaan 
secara positif akan memberikan efek yang baik kepada anak 
didik karena dengan teknologi yang maju melalui wadah gadget 
akan bisa memberikan dan meningkatkan pengetahuan anak, 

kemampuan berimajinasi anak akan semakin ditingkatkan. Jika 
penggunaannya secara negatif akan memberikan dampak 
buruk bagi anak didik baik secara individu maupun lingkungan 
sosial di sekitarnya. Dampak buruk bagi tumbuh kembang anak. 
Selain itu, menghabiskan waktu yang terlalu lama di depan gadget 

akan membuat interaksi sosial anak menjadi terganggu. 

Oleh karena itu, pentingnya pendidikan sebagai wadah untuk 
membentengi anak didik dari pengaruh lingkungan dan teknologi 
yang jika dihadapi dan digunakan secara negatif akan 
berdampak bagi diri anak didik maupun lingkungan sekitarnya. 

Karena kecenderungan penggunaan gadget secara berlebihan 
akan menjadikan seseorang tidak peduli terhadap lingkungan baik 
pada lingkungan keluarga maupun masyarakat. Maka pendidikan dan 
lingkungan sosial merupakan satu kesatuan yang bisa membangun 
pola pikir, perkembangan anak didik, dan interaksi yang bernilai 

positif pada diri anak. 

Dalam perkembangannya, lingkungan sosial modern akan 
memberikan pengaruh terhadap perkembangan aspek sosial anak 

didik. Kemajuan teknologi menjadi pengaruh besar terhadap 
kondisi lingkungan sosial modern yang telah masuk pada 

kalangan anak usia dini maupun anak usia sekolah, remaja, 
dewasa dan bahkan usia lanjut. Wabah kemajuan teknologi ini sudah 
melekat dan menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari masyarakat 
dewasa hingga anak kecil yang masih berada pada usia sekolah, begitu 
juga dalam dunia pendidikan kemajuan teknologi ini sudah menjadi 

bagian dan harus memiliki kompetensi dalam penggunaan 
teknologi sebagai bagian dari proses melancarkan 

pembelajaran. 

Pemanfaatan teknologi modern pada lingkungan sosial 
pastinya memberikan manfaat yang baik jika digunakan secara 

baik, dan patinya akan memberikan manfaar yang buruk jika 



123 
 

digunakan bukan pada tempatnya. Dalam dunia pendidikan 
pemanfaat teknologi digunakan sebagai sarana dalam membantu 
proses pembelajaran, perkembangan potensi keahlian anak didik 
maupun tenaga pendidik. Dalam ranah sosial kemajuan teknologi 

ini digunakan dalam melakukan interaksi sosial melalui media-
media penghubung komunikasi jarak jauh seperti yang disebutkan 
sebelumnya, media- media komunikasi saat sekarang ini sangat 
memudahkan masyarakat dalam melakukan komunikasi antar 
individu dengan individu lainnya. 

Pendidikan dengan tujuannya sebagai salah satu upaya secara 
sadar dalam mengubah perilaku dan pola manusia untuk 
menjadi lebih tahu tentang segala sesuatu yang mereka belum 
mengetahui, menjadi sangat bermanfaat jika disandingkan dengan 
lingkungan sosial masyarakat yang ke- mudia dipadukan dengan 

kemajuan teknologi. Bagi lembaga pendidikan, pengetahuan tentang 
lingkungan sosial sangat penting diberikan kepada anak didik 
dalam membantu pengembangkan aspek sosial anak. Perkembangan 
aspek sosial anak akan membantu anak menemukan masalah-
masalah sosial yang terjadi disekitarnya. Selain itu, 

perkembangan sosial akan menemukan identitas dirinya sebagai 
makhluk sosial ketika mulai bergabung dan melakukan 
komunikasi dengan masyarakat. 

Interaksi sosial yang merupakan salah satu bentuk hubungan 
antara individu dengan lingkungannya, khususnya pada lingkungan 

psikisnya yang lebih ditekankan pada penyesuaian diri dengan 
lingkungannya. Individu yang pertama menyesuaikan dirinya dengan 
individu lainnya dan yang lain terhadap individu yang pertama. 
Dengan adanya interaksi sosial, maka terjadi pula apa yang disebut 
dengan situasi sosial. Terbentuknya Situasi sosial ini, 

memungkinkan anak akan menyesuaikan dirinya dengan 
lingkungan sosialnya melalui interaksi baik di rumah maupun 

disekolah yang akan mempengaruhi perilaku sosial anak didik. 

Oleh karena itu, pendidikan dan lingkungan sosial modern 
memiliki keterkaitan dalam membantu perkembangan sosial anak 

didik, yang tentunya akan memiliki dampak negatif maupun 
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positif jika digunakan pada tempatnya. Interaksi sosial yang 
dilakukan seorang anak ketika berada pada lingkungan tertentu 
akan mempengaruhi pola komunikasi maupun perilaku anak 
tersebut. Pola komunikasi ini akan menjadi dasar seorang anak 

dalam membentuk perilaku sehari-hari hal ini bisa saja menjadi hal 
positif maupun negatif. Teknologi juga sangat berperan penting 
dalam memberikan pengaruh terhadap interaksi sosial anak. 
Makanya, diperlukan proteksi diri kepada anak didik untuk 
menghindari hal-hal yang dapat merusak pola pikir anak yang 

masih terlalu dini dalam menerima hal yang besar seperti itu. 

 

C. Sekolah dan Interaksi Sosial 

Manusia adalah mahluk sosial, ia tidak bisa hidup sendiri, 

manusia memerlukan manusia lain. Oleh karena itu manusia 
harus berhubungan atau berinteraksi dengan manusia atau 
lingkungan. Pentingnya melakukan interaksi dengan pihak 
lain dimaksudkan untuk tetap menjaga kelangsungan hidup 
manusia. Salah satu bidang kajian dalam ilmu Sosiologi 

adalah interaksi sosial. Interaksi sosial merupakan syarat 
utama terjadinya proses sosial di masyarakat. Mempelajari 
interaksi sosial sangat berguna dalam memperhatikan 
berbagai masalah yang terjadi di masyarakat, apa lagi 

Pendidikan Luar Sekolah merupakan pendidikan yang jelas 
berhubungan langsung dengan berbagai kepentingan 

masyarakat. Interaksi sosial merupakan kunci utama dari 
semua kehidupan sosial, karena tanpa adanya interaksi tidak 
akan mungkin ada kehidupan bersama. Demikian halnya 
dengan pengetahuan tentang proses sosial. Pemahaman 
tentang proses sosial memungkinkan seseorang untuk 

memperoleh pengertian mengenai segi dinamis dari 

masyarakat yang selalu bergerak. Elemen penting terjadinya 
proses sosial di masyarakat adalah terjadinya interaksi sosial. 
Interaksi sosial merupakan kunci utama dari semua segi 
kehidupan sosial. Karena tanpa interaksi tidak akan mungkin 

terjadi perubahan atau gerak sosial dalam masyarakat. 
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Interaksi dalam kehidupan masyarakat sebenarnya telah 
dimulai sejak manusia menikmati kehidupan dalam ala mini, 
bahkan interaksi telah dimulai sejak dalam kandungan. 
Namun hanya ibu yang mengandung dan anak yang ada 

dalam kandungan yang hanya merasakan bagaimana ia 
berhubungan, namun bentuk interaksi yang dilakukan antara 
anak yang ada dalam kandungan dan ibu yang mengandung 
belum lah dikatakan sebagai interaksi sosial, interaksi yang 
dilakukan masih bersifat sederhana dan terbatas pada bentuk 

isyarat- isyarat yang ditimbulkan oleh bayi yang ada dalam 
kandungan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 29. Ilustrasi Sekolah dan Interaksi Sosial 

 

Interaksi sosial dalam konteks ini adalah hubungan 
antara dua individu atau lebih, individu dengan kelompok 
atau kelompok dengan kelompok yang dilakukan secara 

dinamis dan terus menerus serta menimbulkan arus timbal 
balik dalam kehidupan masyarakat. Beberapa ahli 

mendefinisikan interaksi sosial yang terjadi di masyarakat 
sebagai bentuk simbol dari suatu tujuan tertentu dari masing 
masing individu atau kelompok kepada individu atau 
kelompok yang lain. Secara teori masyarakat menunjuk pada 

pola-pola interaksi timbal balik antar individu. Kemudian 
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pola-pola interaksi yang berlaku di masyarakat menjadi 
sangat kompleks manakala masyarakat itu menjadi 
kumpulan yang sangat besar, dan akan kelihatan sangat riil 
secara objektif pada individu, akan tetapi tanpa pola interaksi 

timbal-balik yang berulang-ulang sifatnya, kenyataan di 
masyarakat itu akan hilang. Pada tingkatan tertentu, pola 
interaksi yang kecil sifatnya, namun bisa diperluas pada 
perspektif institusi yang lebih luas dan besar. 

Secara teori, proses interaksi mengisolasikan bentuk-

bentuk atau pola-pola di mana proses interaksi dapat 
dibedakan dari isi kepentingan, tujuan atau maksud tertentu 
yang sedang dikejar melalui interaksi. Ia juga menjelaskan 
bahwa “isi kepentingan” dalam interaksi meliputi insting 
erotik, kepentingan objektif, dorongan agama, tujuan 

membela dan menyerang, bermain, keuntungan, bantuan 
atau instruksi, dan berbagai cara yang dilakukan manusia 
yang dapat menyebabkan manusia lainnya untuk hidup 
bersama, untuk bertindak, serta untuk mempengaruhi orang 
lain dan dipengaruhi oleh orang. 

Interaksi sosial sebagai proses pengaruh mempengaruhi 
pada akhirnya akan menghasilkan hubungan tetap dan  
memungkinkan dalam proses pembentukan struktur sosial. 

Dalam proses interaksi, komunikasi menjadi alat, karena itu 
komunikasi menjadi salah satu faktor penentu dalam 

interaksi sosial. 

Interaksi sosial akan berlangsung selama pihak- pihak 
yang terlibat menginginkan atau merasa ada keuntungan 
yang bisa didapat dari proses interaksi dengan pihak lain. 
Beberapa hasil penelitian mengemukakan bahwa apabila 

keuntungan dirasakan tidak bisa diperoleh lagi, maka 

interaksi dengan sendirinya akan berhenti. 

Terkait dengan hal tersebut di atas, Interaksi sosial di 

masyarakat didasarkan pada berbagai faktor yaitu faktor 
imitasi, faktor sugesti, faktor identifikasi dan faktor simpati. 
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1. Faktor imitasi menunjuk pada sifat dan sikap manusia 
yang mudah meniru dan berperilaku sama dengan orang 
yang ditiru. Imitasi mempunyai peranan penting dalam 
proses interaksi sosial, sebab imitasi dapat mendorong 

seseorang untuk mematuhi kaidah-kaidah atau nilai-nilai 
yang berlaku di masyarakat, namun demikian imitasi 
akan berdampak negative jika yang ditiru adalah perilaku 
yang menyimpang dari norma-norma, bahkan dapat juga 
melemahkan daya kreatif seseorang. Seseorang hanya 

berperilaku meniru tanpa mampu mengembangkan 
kemampuan yang ada pada dirinya. 

2. Faktor sugesti merupakan sikap yang ditunjukkan oleh 
seseorang dalam memberikan pandangan, atau 
kemampuannya kepada orang lain, yang kemudian 

diterima tanpa mempertimbangkan baik dan buruknya. 
Sugesti dapat berlangsung manakala seseorang yang 
menerima pandangan-pandangan dari orang lain tidak 
mampu berpikir rasional dan berada dalam tekanan-
tekanan perasaan pada diri manusia. Proses 

berlangsungnya sugesti ini hampir mirip dengan proses 
imitasi, namun yang membedakan adalah titik tolak dan 
tujuan yang ingin dicapai keduanya. 

3. Identifikasi sebenarnya menunjuk pada sikap dan 
perilaku seseorang untuk mengidentikkan dirinya 

dengan orang lain. Proses ini biasanya berlangsung 
manakala seseorang memerlukan tipe-tipe ideal yang 
patut untuk di contoh dalam proses kehidupannya. 
Identifikasi ini sebenarnya mirip dengan sikap dan 
perilaku imitasi, namun tekanannya lebih mendalam. 

Seseorang yang mengidentikkan dirinya dengan orang 
lain, dengan sendirinya akan melembaga, sehingga 

adakalanya pandangan, sikap maupun kaidah-kaidah 
yang berlaku pada pihak lain akan menjadi patokan sikap 
yang melekat pada jiwa seseorang. 

4. Proses simpati merupakan sikap dan perasaan yang 
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mendalam pada seseorang. Melihat bahwa dalam proses 
simpati ini, perasaan memegang peranan penting, 
walaupun dorongan utama sikap simpati adalah 
keinginan untuk memahami fihak lain untuk bekerja 

sama atau mempunyai tujuan-tujuan untuk bersama 
dengan pihak yang di simpati. kemudian mencatat bahwa 
perbedaan simpati dan identifikasi terletak pada 
dorongan untuk belajar pada pihak lain yang dianggap 
kedudukannya lebih tinggi dan harus di hormati karena 

mempunyai kelebihan-kelebihan atau kemampuan- 
kemampuan tertentu yang patut dijadikan contoh. Proses 
simpati akan dapat berkembang di dalam suatu keadaan 
di mana faktor saling mengerti terjamin. 

Masing-masing faktor yang telah disebutkan di atas dapat 

berdiri sendiri dan dapat pula saling terkait. Masing-masing 
faktor mempunyai tingkat kompleksitas yang berbeda. 
Namun proses berlangsungnya faktor imitasi dan sugesti bisa 
terjadi lebih cepat, walau pengaruhnya kurang mendalam jika 
dibandingkan dengan faktor Identifikasi maupun faktor 

simpati. 

Dari beberapa faktor terjadinya interaksi sosial tersebut, 
jelas bahwa sebenarnya interaksi sosial juga melibatkan 

sikap, nilai maupun harapan dari masing-masing individu. 
Sebagaimana halnya orang akan melakukan hubungan sosial 

dengan orang lain, maka dalam interaksi sosial mempunyai 
beberapa syarat yang harus dipenuhi, di mana interaksi ini 
tidak akan mungkin terjadi apabila tidak memenuhi beberapa 
syarat. Syarat minimal yang harus ada apabila interaksi sosial 
akan dilakukan meliputi kontak sosial (social contact) dan 

komunikasi. 

Kontak sosial secara harfiah merupakan hubungan yang 
terjadi antara dua orang individu dengan individu lainnya, 
baik dengan menyentuh bagian tubuhnya ataupun dengan 
melambangkan berbagai isyarat. Kontak sosial dapat 

berlangsung dalam tiga bentuk, yaitu; sntara orang per orang, 
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antara orang per orang dengan kelompok manusia atau 
sebaliknya, dan antara satu kelompok manusia dengan 
kelompok lainnya. 

Komunikasi adalah penyampaian lambang-lambang yang 
mengandung arti kepada pihak lain. Dalam interaksi sosial 
komunikasi mempunyai peranan penting, dan bahkan 
menentukan berlangsung tidaknya suatu interaksi sosial 
dalam tatanan proses sosial di masyarakat. Komunikasi juga 
sebagai sebagai suatu bentuk interaksi dengan suatu stimulus 
yang memperoleh suatu arti tertentu dan di jawab oleh orang 
lain baik secara lisan ataupun dengan isyarat yang bisa 
diterima oleh pihak lainnya. Sebagai penentu dalam interaksi 
sosial, komunikasi mempunyai beberapa unsur, yaitu; 
menggunakan lambang, memberikan arti interpretasi kepada 

lambing, merupakan nilai-nilai individu dan nilai kelompok, 
serta menunjukkan tujuan dari lambing yang disampaikan. 

Salah satu Pendekatan dalam memahami interaksi sosial 
di kenal dengan nama Interaksi simbolik. Jadi pikiran 
manusia sebagai suatu yang muncul dalam proses evolusi 

alamiah. Pikiran dan kesadaran muncul dalam proses ilmiah, 
namun demikian individu tidak bertindak sebagai organisme 
yang terasing, sebaliknya tindakan-tindakan mereka saling 

berhubungan dan saling tergantung. Proses komunikasi dan 
interaksi di mana individu-individu saling mempengaruhi, 

saling menyesuaikan diri atau di mana tindakan individu 
saling mencocokkan, tidak berbeda secara kualitatif dari 
proses berpikir internal. Kemudian adaptasi individu 
terhadap dunia luar dihubungkan melalui proses komunikasi. 

Proses komunikasi dalam hal ini dapat digambarkan 

dalam “percakapan isyarat”, namun manusia tidak hanya 

terbatas pada satu bentuk isyarat saja. Hal ini dikarenakan 
manusia atau individu mampu menjadi objek bagi dirinya 
sendiri dan melihat tindakan seperti orang lain melihatnya. 
Dengan kata lain manusia atau individu dapat 

membayangkan dirinya secara sadar dalam perilakunya dari 



130 
 

sudut pandangan orang lain. Sebagai akibatnya, manusia 
dapat mengkonstruksikan perilakunya dengan sengaja untuk 
membangkitkan respons tertentu dari orang lain. 

Sebuah isyarat yang menghasilkan respons yang sama 
pada orang yang sedang melakukannya seperti terjadi pada 
orang ke mana isyarat itu diarahkan, merupakan sebuah 
isyarat yang berarti. Respons yang sama ini merupakan arti 
isyarat, dimuncul arti-arti bersama yang memungkinkan 
menjadi komunikasi simbol. Karakteristik dari bentuk 

komunikasi simbol pada manusia tidak terbatas pada bentuk 
fisik, seperti orang berpakaian, orang berjalan, namun juga 
menggunakan kata-kata, yaitu simbol-simbol suara yang 
mengandung arti bersama dan bersifat standar. Simbol bunyi 
dapat dimengerti oleh orang yang menggunakannya dalam 

cara yang praktis sama seperti mereka di mengerti oleh orang 
lain. 

Interaksi simbolik terbagi atas tiga bagian penting, yaitu: 
manusia yang melakukan tindakan, atas dasar pikiran dan 
atas dasar makna, atas dasar itulah muncul tindakan manusia 

yang disebut dengan “konsep diri” (self consept). Konsep diri 
terdiri dari kesadaran individu mengenai keterlibatan yang 
khusus dalam seperangkat hubungan sosial yang sedang 

berlangsung atau dalam suatu komunitas yang terorganisasi. 
Akhirnya, gambaran yang fundamental mengenai kenyataan 

sosial yang tersirat dalam adalah kenyataan sosial 
merupakan konstruksi simbol dan mencerminkan usaha 
manusia untuk menyesuaikan bersama tindakan sosialnya 
sendiri dengan tindakan mereka yang bersifat terbuka 
dimana mereka terlibat. Hal penting mengenai intelegensi 

manusia, perilaku dan organisasi sosial.  

Berbagai bentuk interaksi, terdiri dari tiga kategori 
utama: pertama proses-proses sosial, tipe-tipe sosial dan 
pola-pola perkembangannya. Proses-proses sosial mencatat 
bentuk-bentuk perilaku kolektif elementer, seperti 

pembentukan partai, pembagian kerja, isolasi, asosiasi, dari 
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tiga atau lebih anggota, subordinasi di bawah satu pimpinan, 
oposisi terhadap penguasa, konflik, kompetisi, unifikasi, 
persaingan, rasa terimakasih, kagum dan percakapan.  

Tipe-tipe sosial tersebut memusatkan perhatiannya 
bukan pada proses interaksi secara keseluruhan, melainkan 
pada peran perilaku yang khas dari seseorang yang terlibat, 
misalnya orang yang menjadi penengah, orang yang tidak 
memihak, wasit, atasan, bawahan, makelar, pedagang, wanita, 
orang miskin, orang asing dan guru. Sementara itu pola-pola 

perkembangan memusatkan perhatiannya pada proses-
proses sosial yang lebih kompleks, seperti diferensiasi sosial, 
perubahan dari basis organisasi sosial yang bersifat lokal ke 
yang fungsional, perubahan dari kriteria eksternal atau 
mekanik sebagai dasar untuk organisasi sosial ke kriteria 

yang lebih rasional, dan pemisahan bentuk dari isi, dan 
munculnya bentuk sebagai suatu yang bersifat otonom. 

Namun demikian tekanan dalam melihat interaksi dari 
bentuk dan isinya mempunyai arti penting dalam perspektif 
Sosiologi masa kini, terutama pada bentuk interaksi tingkat 

mikro. Bentuk yang bersifat dialektis di mana ia telah mampu 
menjembatani pemikiran secara realistis dan secara 
nominalis. Namun ada dua kelompok besar dalam proses 

interaksi, pertama adalah tahap yang mendekatkan peserta 
interaksi dan yang kedua adalah tahap yang menjauhkan 

peserta interaksi.  

Pada tahap yang pertama memiliki ciri yang dimulai dari 
tahap memulai (initiating), penjajakan (experimenting), 
meningkatkan (intensifying), menyatupadukan (integrating) 
dan mempertalikan (bonding). Pada tahap pertama ini, 

penjajakan (experimenting) merupakan tahap yang dijadikan 

landasan untuk menuju pada tahap selanjutnya, pada tahap 
ini akan terjalin komunikasi pribadi dan komunikasi non 
verbal. Kebersamaan pada tahap ini memungkinkan untuk 
meningkat. Sementara tahap penyatupaduan (integrating) 

merupakan tahap yang menjembatani peningkatan 
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hubungan menuju pada tahap pertalian (bonding), pada 
tahap ini pula masing-masing pihak akan merasakan manfaat 
dari hubungan atau interaksi yang dilakukan dan menjadi 
bagian dari suatu kesatuan. 

Pertalian merupakan tahap terakhir dalam proses 
interaksi sosial yang mempersatukan dan di tandai dengan 
kesepakatan atau komitmen yang mencerminkan suatu 
bentuk dukungan masyarakat terhadap hubungan yang 
dilakukan. Sementara pada tahap perenggangan terinci 

menjadi beberapa bagian yaitu; tahap membeda-bedakan 
(differentiating), membatasi (Circumscribing), memacetkan 
(Stagnating), menghindari (avoiding), dan memutuskan 
(terminating). 

Pada tahap ini di awali dengan tahap membeda-bedakan, 

dan pada tahap ini keakuan menjadi lebih menonjol 
dibandingkan kebersamaan, kemudian dilanjutkan dengan 
membatasi (Circumscribing) diri dengan pihak lain, 
pembicaraan mulai mengarah pada hal yang pribadi dan 
individual. Kondisi ini akan mengakibatkan kemacetan 

(Stagnating) dalam komunikasi karena masing masing pihak 
merasa benar dan masing masing pihak akan berusaha untuk 
menghindar (avoiding), dan pada akhirnya akan terjadi 

bentuk pemutusan hubungan. Pemutusan hubungan di tandai 
dengan pernyataan mengenai jarak dan pemisahan diri. 

Dengan adanya jarak komunikasi diharapkan di harapkan 
agar terhalang dan dengan berlangsungnya pemisahan diri 
masing-masing pihak diharapkan dapat meneruskan 
kehidupannya tanpa kehadiran pihak lain. 

Bentuk-bentuk interaksi sosial dapat dibagi menjadi tiga 

bentuk yaitu kerjasama (accommodation), persaingan 

(competiton) dan pertentangan (conflict). Kemudian 
penggolongan interaksi sosial ke dalam beberapa bentuk 
yang lebih luas lagi,  terdiri dari Proses yang asosiatif (presses 
of associative); proses ini terbagi ke dalam dua bentuk yaitu 

akomodasi, dan asimilasi serta akulturasi. Proses di asosiatif 
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(processes of dissociation); proses ini mencakup persaingan, 
kontravensi dan pertentangan atau pertikaian (conflict). 

Kemudian bentuk lain  interaksi sosial sebagai proses 

sosial ke dalam beberapa kelompok, yaitu; kelompok oposisi 
(opposition) yang mencakup persaingan (competition) dan 
pertentangan (conflict). Kelompok kerjasama (co-operation) 
yang kemudian menghasilkan akomodasi (accommodation) 
dan kelompok diferensiasi (differentiation) yang merupakan 
suatu proses di mana orang perorang di dalam masyarakat 

memperoleh hak-hak dan kewajiban yang berbeda dengan 
orang lain dalam masyarakat atas dasar perbedaan usia, sek 
dan pekerjaan.  

Interaksi sosial adalah hubungan timbal balik yang 

dilakukan oleh individu dengan individu lainnya, atau 

individu dengan kelompok atau kelompok dengan kelompok 
lainya dalam kehidupan yang dinamis. Interaksi merupakan 
sarat utama terjadinya proses sosial di mana nantinya akan 
menentukan sistem serta bentuk-bentuk hubungan. Dalam 
proses ini tercipta pula struktur sosial, kebudayaan serta 

norma- norma di masyarakat. 

 

D. Bayangan Kriteria ideal Pendidik Menurut Islam 

Kriteria ideal guru ini penting dirumuskan karena peran 

pendidikan sangat vital. Pada proses pembelajaran guru 
memiliki peran yang sangat penting dan strategis, karena itu 
corak dan kualitas pendidikan secara umum dapat diukur 
dengan melihat kualitas pendidiknya. Guru yang 
memiliki kualifikasi tinggi dapat menciptakan dan 

mendesain materi yang lebih dinamis serta 
konstruktif kemudian mampu mengatasi kelemahan 
materi dan subyek didiknya dengan menciptakan 

suasana yang kondusif dan strategi mengajar yang 
aktif dan dinamis. Dengan guru yang memiliki kualitas 

tinggi, kompetensi lulusan pendidikan dapat dijamin 
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sehingga mereka mampu mengelola potensi diri, 
mengembangkan secara mandiri untuk menatap 
masa depan gemilang yang sehat. 

Secara umum, tugas pendidik menurut Islam ialah 
mengupayakan perkembangan seluruh potensi subyek 
didik. Guru bukan saja bertugas mentransfer ilmu tetapi 
mentransfer pengetahuan sekaligus nilai-nilai di 
antaranya yang terpenting adalah nilai-nilai Islam. Guru 
memiliki kedudukan yang sangat terhormat, karena 

tanggung jawabnya yang berat dan mulia. Sebagai 
guru ia dapat menentukan atau paling tidak 
mempengaruhi kepribadian anak didiknya. Bahkan 
Guru yang baik bukan hanya mempengaruhi anak 
didiknya, melainkan juga dapat mengangkat dan 

meluhurkan martabat.105 Sebagaimana firman Allah 
dalam QS al-Taubah/9: 122 yang menjelaskan: 

ِنۡهُمۡ  ِ فرِۡقةَٖ مل
ۚٗ فلَوَۡلََّ نَفَرَ مِن كُل ْ كََفٓذةٗ ۞وَمَا كََنَ ٱلمُۡؤۡمِنُونَ لَِِنفرُِوا

ْ إلَِِۡهمِۡ لعََلذهُمۡ  ْ قوَۡمَهُمۡ إذَِا رجََعُوٓا ِينِ وَلُِِنذِرُوا ْ فِِ ٱلل هُوا َتَفَقذ ِ طَائٓفَِةٞ لِل
 يََۡذَرُونَ  

“Tidak sepatutnya bagi mukminin itu pergi semuanya (ke 
medan perang). Mengapa tidak pergi dari tiap-tiap golongan 
di antara mereka beberapa orang untuk memperdalam 
pengetahuan mereka tentang agama dan untuk memberi 
peringatan kepada kaumnya apabila mereka telah kembali 
kepadanya, supaya mereka itu dapat menjaga dirinya.” 

Tatkala kaum Mukminin dicela oleh Allah bila tidak ikut 
ke medan perang kemudian Nabi saw. mengirimkan 

sariyahnya, akhirnya mereka berangkat ke medan perang 
semua tanpa ada seorang pun yang tinggal, maka turunlah 
firman-Nya berikut ini: (Tidak sepatutnya bagi orang-orang 

                                                             

105Muhammad Athiyah al-Abrasyi, Ruh al-Tarbiyah wa al-Ta’lim, 
Kairo: Dar al-Arabiyah Isa al-Bab al-Halabi wa Syirkah, t.t. h. 163. 
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yang mukmin itu pergi) ke medan perang (semuanya. 
Mengapa tidak) (pergi dari tiap-tiap golongan) suatu 
kabilah (di antara mereka beberapa orang) beberapa 
golongan saja kemudian sisanya tetap tinggal di tempat 

(untuk memperdalam pengetahuan mereka) yakni tetap 
tinggal di tempat (mengenai agama dan untuk memberi 
peringatan kepada kaumnya apabila mereka telah kembali 
kepadanya) dari medan perang, yaitu dengan mengajarkan 
kepada mereka hukum-hukum agama yang telah 

dipelajarinya (supaya mereka itu dapat menjaga dirinya) 
dari siksaan Allah, yaitu dengan melaksanakan perintah-
Nya dan menjauhi larangan-Nya. Sehubungan dengan ayat 
ini Ibnu Abbas r.a. memberikan penakwilannya bahwa ayat 
ini penerapannya hanya khusus untuk sariyah-sariyah, 

yakni bilamana pasukan itu dalam bentuk sariyah lantaran 
Nabi saw. tidak ikut. Sedangkan ayat sebelumnya yang juga 
melarang seseorang tetap tinggal di tempatnya dan tidak 
ikut berangkat ke medan perang, maka hal ini 
pengertiannya tertuju kepada bila Nabi saw. berangkat ke 
suatu ghazwah.106 

Guru membawa amanah ilahiyah untuk mencerdaskan 
kehidupan umat dan membawanya taat beribadah dan 
berakhlah mulia107. Karena tanggung jawabnya yang tinggi 

guru dituntut untuk memiliki persyaratan tertentu baik 

yang berkaitan dengan kompetensi profesional, pedagogik, 
sosial dan kepribadian. Tanpa mengecilkan yang lain 
kompetensi sosial dan kepribadian merupakan kompetensi 
terpenting.  

Menurut zakiyah Daradjat kepribadian utama yang 

harus dimiliki oleh seorang guru meliputi tingkah laku 

                                                             

106TAMBUNAN, Qurrota. Konsep Peserta Didik Dalam Surah At Taubah 
Menurut Tafsir Ibnu Katsir Dan Tafsir Al Qurthubi. 2018. PhD Thesis. 
Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan.   

107Zuhairini, (et.al.) Metodik Khusus Pendidikan Agama, Surabaya: 
Usaha Nasional, 1977, h. 33.  
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maupun tata bahasa. Sebab kepribadian guru akan mudah 
diperhatikan dan ditiru oleh peserta didiknya, termasuk 
budi bahasanya.108 Oleh karena itu seorang guru menurut 
Imam Zarnuji seharusnya adalah orang yang alim, wara dan 

memiliki kedewasaan dalam berpikir. Persyaratan ini 
penting ditekankan sebab guru menjadi simbol 
personifikasi bagi anak didiknya.109 

Kemuliaan tugas guru, menurut Muhammad 
Athiyyah al-Abrasyi adalah memberikan syarat 

kepribadian yang harus dimiliki oleh pendidik agar ia bisa 
menjadi guru yang baik. Syarat kepribadian guru itu 
adalah: 

1. Zuhud dan Ikhlas,  

2. Bersih lahir dan batin,  

3. Pemaaf, sabar, dan mampu mengendalikan diri,  

4. Bersifat kebapakan atau keibuan [dewasa], dan  

5. Mengenal dan memahami peserta didik dengan 

baik (baik secara individual maupun kolektif).110  

Untuk itu, tidak mudah menjadi guru Muslim yang 
baik. Kepribadian guru harus refleksikan setiap nilai-

nilai dalam ajaran Islam. Jadi guru yang baik tetap 
berproses untuk meningkatkan kualitas ilmu, strategi 

pembelajaran, maupun kepribadiannya. 

Guru yang merasa puas atau merasa sudah baik berarti 
ia bukan guru yang baik karena merasa puas atau merasa 
baik itu merupakan pertanda bahwa ia enggan berproses 

                                                             

108Zakiyah Daradjat, Kepribadian Guru, Jakarta: Bulan Bintang, 1982, 
h. 16. 

109Al-Zarnuji, Ta’lim al-Mut’allim Thariq al-Ta’allum,  Surabaya: Maktabah 
Salim Umar, t.t. h. 13.  

110Muhammad Athiyyah al-Abrasyi, Ruh al-Tarbiyah wa al-Ta’lim, 
Kairo: Dar al-Arabiyah Isa al-Bab al-Halabi wa Syirkah, t.t. h. 136-137. 
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untuk menjadi lebih baik. Guru ideal adalah guru yang 
pada saat bersamaan siap menjadi peserta didik yang baik 
yaitu menuntut ilmu dan keterampilan setinggi langit. 
Inilah sikap mandiri dalam belajar, yang berarti tetap 

belajar meski telah mengajar. 
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