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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 masih dalam kondisi 

pandemi global Covid-19, karya buku “ETIKA PROFESI 
KEGURUAN” 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 

kedua kepemimpinan ini, karya ini dapat lahir melalui program 

Gerakan Penulisan dan Penerbitan 100 Buku Referensi. Hal ini, 

selain merupakan manifestasi dari salah satu Pancacita 

kepemimpinan kami, yakni Publikasi yang Aktif, juga sebagai 

dukungan kami terhadap lahirnya produktifitas berupa karya-

karya akademik 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 
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pengembangan ilmu pengetahuan. Hal ini perlu dibarengi dengan 

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 2021 

 

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



v 
 

PENGANTAR PENULIS 

 

Puji syukur ke hadirat Allah swt., Tuhan semesta alam. 

Salawat dan salam semoga senantiasa terlimpahkan kepada 

Nabi Muhammad saw., beserta keluarga, sahabat, dan 

pengikutnya yang setia. Penulis panjatkan ke hadirat Tuhan 

Yang Maha Esa, karena berkat karunia-Nya penulis mampu 

menyelesaikan buku yang berjudul “Etika Profesi Keguruan”. 

Isi buku ini membahas tentang Makna dan Hakikat Etika (Bab 

I), Konsep Profesi (Bab II), Guru sebagai Profesi (Bab III), 

Organisasi Profesi Keguruan (Bab IV), dan Undang-Undang 

Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan 

Dosen (Bab V). 

Keberhasilan penyusunan buku ini tentunya bukan atas 

usaha penulis saja namun ada banyak pihak yang turut 

membantu dan memberikan dukungan. Untuk itu, melalui 

kesempatan ini, penulis mengucapkan terima kasih yang 

sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah 

memberikan dukungan baik secara moril ataupun material 

sehingga buku ini berhasil disusun. Secara khusus 

disampaikan kepada orang tua tercinta serta mertua dan 

saudara-saudara yang telah banyak memberikan bantuan 

baik materiil maupun spiritual. Terkhusus kepada istri tercinta 

Mihrani, SE., M.Si., dan Ananda tersayang, Ainun Fakhirah 

Irsyadiyah, Alyah Faiqah Ikhsaniyah, dan Abqari Fakhrul Irsyad. 

Begitu juga kepada teman-teman yang telah memberikan 

masukan untuk kesempurnaan buku ini, termasuk kawan-

kawan di Alauddin University Press, juga kepada semua pihak 

yang tidak dapat disebutkan namanya satu per satu yang 
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telah memberikan kontribusi sehingga buku ini dapat 

diterbitkan, kritik dan saran yang membangun tetap kami 

nantikan, semoga Allah swt. senantiasa memberikan 

kecerdasan kepada kita semua dan senantiasa pula 

menghindarkan dari nista karsa. 

Semua bantuan tersebut di atas penulis tak dapat 

membalasnya, selain menyerahkan sepenuhnya kepada Allah 

swt. diiringi do’a semoga amal baik mereka diterima oleh Allah 

swt. dengan pahala yang berlipat ganda. 

Berpegang pada prinsip “tidak ada gading tak retak” dan tidak 

ada istilah final dalam ilmu, maka penulis menyadari bahwa 

buku ini bukan karya yang final. Oleh karena itu dengan 

senang hati, kritik, dan saran serta pandangan dari berbagai 

pihak sangat diharapkan untuk kesempurnaan buku ini. 

Akhirnya penulis berharap semoga buku ini ada manfaatnya 

dalam mencapai tujuan yang diharapkan. Amiin. 

     Makassar, Juni 2021 

 

     Penulis  
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BAB I  

MAKNA DAN HAKIKAT ETIKA 
 

 

 

1. Pengertian Etika  

Secara etimologis kata etika berasal dari bahasa Yunani 

yaitu ethos dan ethikos, ethos yang berarti sifat, watak, adat, 

kebiasaan, tempat yang baik. Ethikos berarti susila, keadaban, atau 

kelakuan dan perbuatan yang baik. Dalam Kamus Umum Bahasa 

Indonesia, etika diartikan ilmu pengetahuan tentang asas-asas 

akhlak/moral (Poerwadarminta, 2007). Dari pengertian 

kebahasaan ini terlihat bahwa etika berhubungan dengan upaya 

menentukan tingkah laku manusia. Adapun arti etika dari segi 

istilah, telah dikemukakan beberapa ahli dengan ungkapan yang 

berbeda-beda sesuai dengan sudut pandangnya. 

a) Menurut K. Bertens yang dikutip oleh (Nizar, 2018) mengatakan 

etika dapat dipakai dalam arti nilai-nilai dan norma-norma moral 

yang menjadi pegangan bagi seseorang atau suatu kelompok 

dalam mengatur tingkah lakunya, arti ini disebut juga sistem nilai 

dalam hidup manusia perseorangan atau hidup bermasyarakat. 

Misalnya, etika orang Jawa. Etika dipakai dalam arti kumpulan 

asas atau nilai moral yang biasa disebut kode etik. Kemudian 

etika dipakai dalam arti ilmu tentang yang baik dan buruk. Arti 

etika di sini sama dengan filsafat moral. 

b) Amsal Bakhtiar (2005) mengemukakan bahwa etika dipakai 

dalam dua bentuk arti: pertama, etika merupakan suatu 
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kumpulan mengenai pengetahuan, mengenai penilaian 

terhadap perbuatan manusia. Kedua, suatu predikat yang 

dipakai untuk membedakan hal-hal, perbuatan-perbuatan atau 

manusia-manusia yang lain. 

c) Agustinus W. Dewantara (2017) mengartikan bahwa etika 

mengandung makna yaitu “an action that is one’s own” atau 

sebuah tindakan yang menjadi milik seseorang. 

Berdasarkan pemahaman di atas, etika merupakan ilmu 

yang menyelidiki mana yang baik dan buruk dengan melihat pada 

amal perbuatan manusia, sejauh yang dapat diketahui oleh akal 

pikiran dan hati nurani manusia. Etika adalah suatu sistem prinsip-

prinsip yang merupakan standar atau norma-norma bertindak bagi 

manusia dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan 

bernegara (Umar Sulaiman, 2013). Etika adalah sebuah filsafat 

tingkah laku, sebuah cabang filsafat yang mengkaji bagaimana 

manusia harus hidup lebih baik. Karena tingkah laku adalah 

sesuatu yang praktis, etika dilihat sebagai ilmu praktis yang bersifat 

normatif tentang tingkah laku manusia. Berikut unsur-unsur penting 

definisi etika (Ambros Leonangung Edu, dkk, 2017): 

a) Etika adalah sebuah disiplin ilmu. Ilmu pengetahuan metodis 

sistematis tentang sesuatu. Segala ilmu etika dapat didekati dan 

dikaji dari berbagai metode. Ada pendekatan non-formatif (etika 

deskriptif dan meta-etika) dan ada pendekatan normatif (etika 

normatif umum dan etika terapan). Etika non-normatif hanya 

memberikan penjelasan logis tentang tingkah laku yang 

dianggap baik atau buruk, sekedar mendeskripsikan dan 

menganalisis moralitas tanpa berpretensi memberikan penilaian 

baik buruknya tindakan itu. Etika deskriptif hanya melukiskan, 

menggambarkan, menceritakan apa adanya, tidak memberikan 

penilaian, tidak mengajarkan bagaimana harusnya berbuat. 
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Etika ini mempelajari moralitas individu-individu tertentu dalam 

kebudayaan-kebudayaan atau subkultur-subkultur tertentu 

dalam suatu periode sejarah, dan sebagainya. Sebagai contoh, 

etika deskriptif dapat mempelajari pandangan-pandangan moral 

dalam Uni Soviet yang komunis dan ateis; mengapa mereka 

begitu permisif terhadap pengguguran kandungan, misalnya, 

sedang dalam hal lain seperti pornografi mereka sangat ketat. 

Orang yang akan menyelidiki masalah ini ingin mengerti perilaku 

moral di Uni Soviet, tetapi tidak memberikan penilaian tentang 

pengguguran kandungan dan pornografi secara moral. Sekarang 

ini etika deskriptif dijalankan oleh ilmu-ilmu sosial: tentan 

perkembangan kesadaran moral dalam hidup seorang manusia 

oleh psikologi Swiss jean Piaget dan psikologi Amerika Lawrence 

Kohlberd merupakan contoh-contoh yang bagus mengenai etika 

deskriptif. 

 Namun, etika tidak cukup hanya mendeskripsikan 

kebiasaan-kebiasaan yang berlaku (etika deskriptif). Ilmu ini juga 

mengkaji secara cermat kebiasaan-kebiasaan itu dan menetapkan 

aturan untuk hidup yang benar dan baik (etika normatif). Etika 

normatif sudah memberikan penilaian yang baik atau yang buruk, 

yang harus dikerjakan atau tidak boleh dikerjakan. Berbeda dengan 

logika yang menetapkan norma-norma bagi penalaran yang tepat, 

etika menetapkan norma-norma yang harus ditaati untuk mengatur 

dan mengarahkan hidup secara tepat. Etika normatif dapat dibagi 

menjadi dua bagian: etika umum dan etika khusus. Etika umum 

mengkaji tema-tema umum seperti: apa itu norma etis? Mengapa 

manusia harus bermoral? Apakah manusia sungguh-sungguh 

bebas? Apa syaratnya sehingga manusia bisa disebut baik? Tema-

tema ini menjadi objek kajian etika umum. Etika khusus mempunyai 

tradisi panjang dalam sejarah filsafat moral, dan kini tradisi ini 

kerap kali dilanjutkan dengan memakai nama baru, yakni “etika 
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terapan” (applied ethics). Etika khusus berusaha menerapkan 

prinsip-prinsip umum etika ke dalam situasi konkret. Jika 

menggunakan istilah logika dimana proposisi atau kalimat dalam 

suatu argumentasi mendahului kesimpulan itu ditarik, maka dalam 

etika khusus premis normatif dikaitkan dengan premis faktual 

untuk sampai pada suatu kesimpulan yang bersifat normatif juga. 

Contoh tentang argumentasi dalam etika khusus adalah: 

 Premis 1:  Dilarang keras membunuh manusia yang 

   tidak bersalah; 

 Premis 2:  Aborsi adalah pembunuhan terhadap  

   manusia yang tidak bersalah; 

 Simpulan:  Jadi aborsi dilarang. 

Dalam etika khusus, perdebatan sering kali dipusatkan 

pada premis faktual. Dalam contoh kasus di atas, polemik terkait 

premis faktual terletak pada: “Apakah janin dalam kandungan 

dapat disamakan begitu saja dengan manusia? Kapan janin pantas 

disebut manusia sehingga pengguguran terhadap janin berarti 

pembunuhan terhadap manusia?”. 

b) Etika bersifat normatif; etika menuntut suatu keharusan 

bertindak baik untuk diikuti tanpa syarat. Etika mengajarkan 

bahwa agar kita hidup sebagai manusia, berlakulah sebagai 

manusia yang beretika yakni harus menaati norma-norma yang 

baik dan menghindari perbuatan-perbuatan buruk. 

c) Tentang tindakan manusia. Objek etika adalah tindakan 

manusia. Baik buruknya tindakan seseorang menentukan 

kepantasan atau kelayakan seseorang sebagai manusia. 

d) Menurut terang akal budi. Apa yang baik dan buruk harus dilihat 

seturut akal sehat. Akal sehat membantu manusia untuk melihat 
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lebih terang hal-hal yang dianggap baik dan berguna bagi 

kehidupan. 

 Etika merupakan refleksi kritis tentang bagaimana manusia 

harus hidup dan bertindak dalam situasi konkrit, situasi tertentu. 

Etika selalu mengacu pada baik buruknya manusia sebagai 

manusia. Jika perilaku kita diterima dan menguntungkan bagi 

banyak pihak, maka hal itu dinilai sebagai perilaku etis karena 

mendatangkan manfaat positif dan keuntungan bagi semua pihak. 

Sebaliknya manakala perilaku kita merugikan banyak pihak, maka 

pasti akan ditolak karena merugikan masyarakat, dan karena itu 

perilaku ini dinilai sebagai tidak etis dilakukan. Oleh karenanya 

aturan etika merupakan pedoman bagi perilaku moral di dalam 

masyarakat. 

Teori-teori yang dapat membantu pemahaman etika pun 

beragam, yaitu: 

a) Teori Etika Keutamaan; orang hidup secara etis karena memiliki 

keutamaan (virtue).  

b) Teori Etika Hukum Kodrat; bahwa hidup secara etis adalah to live 

according to Nature, kodrat manusia memiliki ratio, dan ratio ini 

akan memainkan peranan untuk bertingkah moral.  

c) Teori Etika Deontologi; bahwa kebaikan etis akan tercapai 

dengan imperatif kategoris, melaksanakan kewajiban tanpa 

syarat. 

d) Teori Etika Kemanfaatan (Utilitarian); adalah melihat kebaikan 

dari kemanfaatan 

e) Teori Hak bahwa tintakan etis ditujukan untuk mencapai hak 

kodrat manusia (life, freedom, property) (Yovita Arie Mangesti, 

2017). 
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 Etika adalah sebuah tatanan perilaku berdasarkan suatu 

sistem tata nilai suatu masyarakat tertentu yang berfungsi 

mengajarkan dan menuntun manusia kepada tingkah laku yang 

baik dan menjauhkan diri dari tingkah laku yang buruk, etika 

mengatur dan mengarahkan citra manusia kejenjang akhlak yang 

luhur dan meluruskan perbuatan manusia. Etika menuntut orang 

agar bersikap rasional terhadap semua norma. Sehingga etika 

akhirnya membantu manusia menjadi lebih otonom. Etika 

dibutuhkan sebagai pengantar pemikiran kritis yang dapat 

membedakan antara yang sah dan tidak sah, apa yang benar dan 

apa yang tidak benar (Juhaya S. Praja, 2005). Etika memberi 

kemungkinan kepada kita untuk mengambil sikap sendiri serta ikut 

menentukan arah perkembangan masyarakat. 

Tujuan etika merupakan tujuan akhir dari setiap aktivitas 

manusia dalam hidup dan kehidupannya yaitu untuk mewujudkan 

kebahagiaan. Tujuan utama etika yaitu menemukan, menentukan, 

membatasi, dan membenarkan kewajiban, hak, cita-cita moral dari 

individu dan masyarakat, baik masyarakat pada umumnya, 

khususnya masyarakat profesi (Istighfarotur Rahmaniyah, 

2009:62). 

 Macam-macam etika antara lain: 

a) Selalu mendekatkan diri kepada Allah SWT baik sendiri maupun 

bersama; 

b) Selalu takut kepada Allah SWT dalam setiap gerak; 

c) Bersikap tenang; 

d) Wara; 

e) Tawadhu; 

f) Khusu’ dihadapan Allah SWT; 
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g) Mengadukan segala persoalan untuk meraih kesenagna 

duniawi, seperti kedudukan, kekayaan, keterkenalan keapada 

Allah SWT; 

h) Tidak menjadikan ilmu sebagai tangga; 

i) Tidak terlalu mengagungkan keduniaan; 

j) Berlaku zuhud terhadap kedunian; 

k) Menjauhi pekerjaan-pekerjaan hina, baik secara syar’I maupun 

adat yang berlaku; 

l) Menjauhi perbuatan yang dapat merendahka martabat, 

sekalipun secara batin dapat dibenarkan; 

m) Senantiasa menegakkan syari’at islam, menebarkan salam, dan 

amar ma’ruf nahi mungkar; 

n) Menghidupkan sunah; 

o) Menjaga hal-hal yang di anjurkan dalam agama, membaca Al-

qur’an baik dengan hati maupun lisan; 

p) Berinteraksi social dengan etika yang luhur; 

q) Membersihkan batin dan lahir dari etika-etika yang rendah dan 

mengisi dengan akhlak- akhlak yang luhur; 

r) Senantiasa memperdalam ilmu dan mengamlakannya dengan 

sungguh-sungguh; 

s) Rajin memperdalam kajian keilmuan; 

t) Menyibukkan diri dengan membuat tulisan ilmiah dengan sesuai 

dengan bidangnya. (Agesti P.K & Veri A.S, 2019). 

Menurut Tas’adi (2014), etika terbagi atas dua macam 

yaitu: 

a) Etika Deskriptif 
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Etika yang menelaah secara kritis dan rasional tentang sikap dan 

perilaku manusia, serta apa yang dikejar oleh setiap orang dalam 

hidupnya sebagai sesuatu yang bernilai. Artinya etika deskriptif 

tersebut berbicara mengenai fakta secara apa adanya, yakni 

mengenai nilai dan perilaku manusia sebagai suatu fakta yang 

terkait dengan situasi dan realitas yang membudaya. Dapat 

disimpulkan bahwa tentang kenyataan dalam penghayatan nilai 

atau tanpa nilai dalam suatu masyarakat yang dikaitkan dengan 

kondisi tertentu memungkinkan manusia dapat bertindak secara 

etis. 

b) Etika Normatif 

Etika yang menetapkan berbagai sikap dan perilaku yang ideal 

dan seharusnya dimiliki oleh manusia atau apa yang seharusnya 

dijalankan oleh manusia dan tindakan apa yang bernilai dalam 

hidup ini. Jadi Etika Normatif merupakan norma-norma yang 

dapat menuntun agar manusia bertindak secara baik dan 

menghindarkan hal-hal yang buruk, sesuai dengan kaidah atau 

norma yang disepakati dan berlaku di masyarakat. 

Etika di dalam Islam mengacu pada dua sumber yaitu 

Qur’an dan Sunnah atau Hadits Nabi. Dua sumber ini merupakan 

sentral segala sumber yang membimbing segala perilaku dalam 

menjalankan ibadah, perbuatan atau aktivitas umat Islam yang 

benarbenar menjalankan ajaran Islam. Tetapi dalam implementasi 

pemberlakuan sumber ini secara lebih substantif sesuai dengan 

tuntutan perkembangan budaya dan zaman yang selalu dinamis ini 

diperlukan suatu proses penafsiran, ijtihad baik bersifat 

kontekstual maupun secara tekstual. Oleh karena yaitu diperlukan 

proses pemikiran dan logika yang terbimbing oleh nalar sehat, 

pikiran jernih, nurani yang cerdas dalam pemahaman ayat-ayat 

Qur’an dan Sunnah Nabi dalam rangka memperoleh filosofi etika di 

dalam masyarakat Islam. Bukankah Allah menuntut di dalam Qur’an 
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kepada umat manusia agar menggunakan akal dalam mensikapi 

dan mengkritisi kehidupan yang dinamis ini. 

Masalah etika merupakan pembahasan yang paling dekat 

dengan tuntunan agama Islam. Karena di dalam etika menjelaskan 

tentang perilaku dan sikap yang baik, tidak baik atau buruk, perilaku 

yang berdimensi pahala dan dosa sebagian konsekuensi perilaku 

baik dan buruk atau jahat menurut tuntunan agama Islam dimana 

di dalamnya ditentukan norma dan ketentuan-ketentuannya 

sebagaimana yang telah dilakukan ketika ilmu fiqih dan ilmu kalam 

oleh para ulama fiqih dan ulama kalam di dalam zamannya. 

Etika dalam Islam menyangkut norma dan tuntunan atau 

ajaran yang mengatur sistem kehidupan individu atau lembaga 

(corporate), kelompok dan masyarakat dalam interaksi hidup antar 

individu, antar kelompok atau masyarakat dalam konteks 

hubungan dengan Allah dan lingkungan. Menurut Sutarsih (2012, 

19), di dalam sistem etika Islam ada sistem penilaian atas 

perbuatan atau perilaku yang bernilai baik dan bernilai buruk. 

a) Perilaku Bernilai Baik 

Perilaku baik menyangkut semua perilaku atau aktivitas 

yang didorong oleh kehendak akal fikir dan hati nurani dalam 

berkewajiban menjalankan perintah Allah dan termotivasi untuk 

menjalankan anjuran Allah. Hal ini disadari dan dimengerti setelah 

ada ketentuan yang tertuang dalam status perintah hukum wajib 

dan anjuran sunnah yang mendatangkan pahala bagi pelaku 

perilaku baik ini. Perilaku baik dalam konteks ini dapat dilakukan 

sebagaimana kita berkewajiban dalam menjalankan Rukun Islam 

yang lima yaitu berkewajiban dalam bersyahadatain, bershalat, 

berpuasa ramadhan, berzakat, dan berhaji. Demikian juga perilaku 

dalam menjalankan anjuran yang berdimensi sunnah seperti 

menjalankan amalan menolong orang yang mengalami kesulitan, 
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bersedekah, berinfaq, membangun ekonomi umat supaya makin 

sejahtera, membuka lapangan kerja baru untuk menampung dan 

mengatasi tingkat pengangguran, mencegah tercemarnya 

lingkngan hidup, memberi manfaat dan pelayanan terbaik dan 

menyenangkan bagi masyarakat konsumen dan lain-lain 

b) Perilaku Bernilai Buruk 

Perilaku buruk menyangkut semua aktivitas yang dilarang 

oleh Allah, di mana manusia dalam melakukan perilaku buruk atau 

jahat ini tedorong oleh hawa nafsu, godaan syaitan untuk 

melakukan perbuatan atau perilaku buruk atau jahat yang akan 

mendatangkan dosa bagi pelakunya dalam arti merugikan diri 

sendiri dan yang berdampak pada orang lain atau masyarakat. 

Sebagai contoh, antara lain perbuatan zalim terhadap Allah Swt 

dengan tidak mensyukuri atas nikmay yang telah Allah Swt berikan, 

dengan melakukan perbuatan yang jauh dari rasa syukur kepada 

Alllah Swt misalnya menzalimi anak didik, teman sejawat, dan 

sebagainya. 

Pada prinsipnya perilaku buruk atau jahat merupakan 

perilaku yang dapat merugikan diri sendiri, orang lain dan 

lingkungan hidup sebagai cermin dari melanggarnya perintah dan 

anjuran dari Allah dan pelanggaran terhadap peraturan atau 

perundangundangan yang berlaku atau norma dan susila yang 

mengatur tatanan kehidupan yang harmonis di dalam masyarakat. 

2. Pentingnya Etika dalam Kehidupan Manusia 

 Dalam pergaulan hidup bermasyarakat, bernegara, hingga 

pergaulan hidup tingkat Internasional diperlukan suatu sistem yang 

mengatur bagaimana seharusnya manusia bergaul. Sistem 

pengaturan pergaulan tersebut menjadi saling mrnghormati dan 

dikenal dengan sebutan sopan santun, tata karma, dan protokoler. 
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Maksud pedoman pergaulan tidak lain untuk menjaga kepentingan 

masing-masing yang terlibat agar mereka senang, tentram, 

terlindung tanpa merugikan kepentingannya serta terjamin agar 

perbuatannya yang tengah dijalankan sesuai dengan adat 

kebiasaan yang berlaku dan tidak bertentangan dengan hak-hak 

asasi umumnya. Hal itulah yang mendasari tumbuh kembangnya 

etika di masyarakat kita. Etika adalah aturan perilaku, adat, 

kebiasaan manusia dalam pergaulan antarsesamanya dan 

menegaskan mana yang benar dan mana yang buruk (Ondi Saondi 

& Aris Suherman, 2012).  

Etika dalam perkembangannya sangat memengaruhi 

kehidupan manusia. Etika memberi manusia orientasi bagaimana 

ia menjalani hidupnya melalui rangkaian tindakan sehari-hari. Itu 

berarti etika membantu manusia untuk mengambil sikap dan 

bertindak secara tepat dalam menjalani hidup ini. Etika pada 

akhirnya membantuk kita untuk mengambil keputusan tentang 

tindakan apa yang perlu kita lakukan dan yang perlu kita pahami 

bersama bahwa etika ini dapat diterapkan dalam segala aspek atau 

sisi kehidupan kita. 

Dengan belajar etika kita diharapkan untuk selalu 

melakukan kebaikan. Kebaikan tidak diberikan dari luar, melainkan 

terdapat secara inheren dalam diri manusia. Sadar atau tidak, 

dalam diri kita terdapat nilai-nilai yang harus dijunjung tinggi. Salah 

satu eksplisitasi kebaikan inheren tersebut tampak dalam bentuk 

penilaian. Ketika kita menilai orang lain apakah ia baik atau buruk, 

pertama-tama penilaian kita bersifat spontan dan pra-refleksif. 

Spontanitas mencerminkan kebaikan yang sudah melekat di dalam 

diri. Maksudnya, tanpa perlu melibatkan proses berpikir dan 

intervensi intelek untuk memberi keputusan, kita secara spontan 

dapat mengambil sikap etis. Seorang wanita yang tengah hamil 

diketahui melakukan aborsi, lantas orang-orang utamanya ibu-ibu 
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secara spontan mengecam tindakan orang tersebut. Perlahan-

lahan secara sadar mulai bergosip ria, memposting status kecewa 

di media sosial, atau mengasingkan dari pergaulan sosial. Kasus 

lain, seorang guru memukul anaknya didiknya hingga luka serius. 

Orang-orang yang menyaksikannya secara reaktif mengutuk 

perbuatannya. Berbagai kutukan dan hujatan yang dialamatkan 

kepada sang guru pertama-tama bersifat pra-refleksif, itu berarti 

nilai-nilai kebaikan melahirkan spontanitas sikap yang menentang 

berbagai perbuatan buruk. Etika sebagai sebuah ilmu mempertegas 

eksistensi kita sebagai manusia yang menjunjung tinggi kebaikan. 

3. Hubungan antara Etika dan Moral 

 Kata yang cukup dekat dengan “etika” adalah “moral”. 

Dalam bahasa Inggris dan Indonesia, arti kata etika sama dengan 

moral, yaitu adat kebiasaan, sehingga dua kata ini sering dipakai 

secara bergantian untuk maksud yang sama. Perbedaannya 

terletak pada asal-usul kata. Etika berasal dari bahasa Yunani, 

sedangkan moral berasal dari bahasa Latin. 

 Moral adalah nilai ke-absolutan dalam kehidupan 

bermasyarakat secara utuh. Penilaian terhadap moral diukur dari 

kebudayaan masyarakat setempat. Moral adalah 

perbuatan/tingkah laku/ucapan. Moral berasal dari kata “mos” 

yang berarti kebiasaan. Kata “mores” yang berarti kesusilaan. Moral 

adalah ajaran tentang baik buruk yang diterima umum mengenai 

perbuatan, sikap, kewajiban dan lain-lain yang meliputi akhlak budi 

pekerti; dan susila. Moralitas adalah keseluruhan norma-norma, 

nilai-nilai dan sikap seseorang atau suatu kelompok masyarakat 

yang terungkap dalam sikap perbuatan lahiriah merupakan 

ungkapan sepenuh hati karena Ia sadar akan kewajiban dan 

tanggung jawabnya. 
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 Antara etika dan moral mempunyai hubungan yang sangat 

erat, karena antara etika dan moral memiliki obyek yang sama yaitu 

sama-sama membahas tentang perbuatan manusia untuk 

menentukan baik atau buruk dari suatu perbuatan. Namun 

demikian dalam hal tertentu etika dan moral memiliki perbedaan, 

dengan demikian tolak ukur yang digunakan moral adalah untuk 

mengukur tingkah laku manusia adalah adat istiadat, kebiasaan, 

dan lainnya yang berlaku di masyarakat. Etika dan moral pada 

dasarnya memiliki kesamaan makna, namun dalam pemakaian 

sehari-hari ada sedikit perbedaan. Moral dipakai untuk perbuatan 

yang sedang di nilai, sedangkan etika di pakai untuk system nilai 

yang ada. (I ketut suardita, tanpa tahun). 

 Etika berada dalam wilayah teoritis bukan praktis. 

Sebalikanya moral pun juga bisa disebut sebagai wilayah teoritis 

jika merupakan filsafata moral. Akan tetapi antara etika dan moral 

dapat dijadikan sebagai bentuk konsep yang dapat mengarahkan 

manusia kepada tatanan nilai yang berbudi luuhur dalam bentuk 

perilaku yang mengarah kepada kebaikan sesuai aturan yang telah 

ditetapkan. Dengan adanya etika atau tingkah laku maka pribadi 

manusia dapat tercapai dengan baik sesuai dengan kaidah dan 

normanorma yang telah ditetapkan oleh ajaran agama. Etika 

tersebut akan membawa pada tata derajat manusia yang sempurna 

apabila mereka taat dan patuh pada aturan itu serta tidak 

menyimpang dari padanya. 
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BAB II  

KONSEP PROFESI 

 

 

 
 

1. Pengertian dan Karakteristik Profesi 

Secara etimologi, profesi dalam bahasa Inggris berarti 

profession yang berasal dari bahasa Latin Profesus yang 

mengandung arti “ahli atau mampu dalam suatu pekerjaan”. Profesi 

adalah suatu pekerjaan atau jabatan yang menuntut keahlian yang 

didapat melalui pendidikan dan latihan tertentu. Pekerjaan yang 

bersifat professional berbeda dengan pekerjaan lainnya karena 

suatu profesi memerlukan kemampuan dan keahlian khusus dalam 

melaksanakan profesinya. Profesi juga diartikan sebagai suatu 

jabatan atau pekerjaan tertentu yang mensyaratkan pengetahuan 

dan keterampilan khusus yang diperoleh dari pendidikan akademis 

yang intensif. Jadi profesi adalah suatu pekerjaan atau jabatan yang 

menuntut keahlian tertentu. Artinya suatu pekerjaan atau jabatan 

yang disebut profesi tidak dapat dipegang oleh sembarang orang, 

tetapi memerlukan persiapan melalui pendidikan dan pelatihan 

secara khusus (Heri Susanto, 2020). 

Profesi adalah suatu pekerjaan yang dilakukan oleh para 

pelaku atas dasar suatu janji publik dan sumpah bahwa mereka 

akan menjalankan tugas mereka sebagaimana mestinya dan akan 

membangkitkan diri mereka untuk tugas tersebut. Profesi 

berdasarkan kepada keahlian, kompetensi, dan pengetahuan 

spesialis, sehingga untuk professional seseorang harus menjalani 

pendidikan yang relatif lama (Zulhammi, 2020). Suatu profesi erat 
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kaitannya dengan jabatan atau pekerjaan tertentu yang dengan 

sendirinya menuntut keahlian, pengetahuan, dan keterampilan 

tertentu pula. Dalam pengertian profesi, tersirat adanya keharusan 

pemilikan kompetensi agar profesi itu berfungsi dengan sebaik-

baiknya. Jadi pekerjaan professional berbeda dengan pekerjaan-

pekerjaan lainnya, yaitu mempunyai fungsi sosial, yakni pengabdian 

kepada masyarakat. 

Ciri-ciri pekerjaan dikatakan sebuah profesi yaitu: 

a) Memiliki standar unjuk kerja; 

b) Lembaga pendidikan khusus untuk menghasilkan pelaku profesi 

tersebut dengan standar kualitas akademik yang bertanggung 

jawab; 

c) Organisasi profesi; 

d) Etika dan kode etik profesi; 

e) Sistem imbalan; 

f) Pengakuan dari masyarakat.(Widodo & Hidayah, 2018). 

 Adapun menurut Iswadi (2020), karakteristik, ciri-ciri dan 

syarat-syarat suatu profesi secara umum yaitu: 

a) Karakteristik profesi secara umum, antara lain: 

1) Keterampilan yang berdasarkan pada pengetahuan teoritis 

Professional dapat diasumsikan mempunyai pengetahuan 

teoritis yang ekstensif dan memiliki keterampilan yang berdasarkan 

pada pengetahuan tersebut dan bisa diterapkan dalam praktik 

2) Asosiasi professional 

Profesi biasanya memiliki badan yang diorganisasi oleh para 

anggotanya, yang dimaksudkan untuk meningkatkan status para 
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anggotanya. Organisasi tersebut biasanya memiliki persyaratan 

khusus untuk menjadi anggotanya. 

3) Pendidikan yang ekstensif 

Profesi yang prestisius biasanya memerlukan pendidikan 

yang lama dalam jenjang pendidikan tinggi. 

4) Ujian kompetensi 

Sebelum memasuki organisasi professional, biasanya ada 

persyaratan untuk lulus dari suatu tes yang menguji terutama 

pengetahuan teoritis. 

5) Institusional 

Selain ujian, juga biasa dipersyaratkan untuk mengikuti 

pelatihan institusional dimana calon professional mendapatkan 

pengalaman praktis sebelum menjadi anggota penuh organisasi. 

Peningkatan keterampilan melalui pengembangan professional 

juga dipersyaratkan. 

6) Lisensi 

Profesi menetapkan syarat pendaftaran dan proses 

sertifikasi sehingga hanya mereka yang memiliki lisensi bisa 

dianggap bisa dipercaya. 

7) Otonomi kerja 

Professional cenderung mengendalikan kerja dan 

pengetahuan teoritis mereka agar terhindar adanya intervensi dari 

luar; 

8) Kode etik 

Organisasi profesi biasanya memiliki kode etik bagi para 

anggotanya dan prosedur pendisiplinan bagi mereka yang 

melanggar aturan. Menurut UU no. 8 (pokok-pokok kepegawaian), 
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kode etik profesi adalah pedoman sikap, tingkah laku, dan 

perbuatan dalam melaksanakan tugas dalam kehidupan sehari-

hari. 

b) Berikut ciri-ciri profesi sebagai berikut: 

1) Adanya pengetahuan khusus, yang biasanya keahlian dan 

keterampilan ini dimiliki berkat pendidikan, pelatihan, dan 

pengalaman yang bertahun-tahun; 

2) Adanya kaidah dan standar moral yang sangat tinggi, hal ini 

biasanya setiap pelaku profesi mendasarkan kegiatannya pada 

kode etik profesi; 

3) Mengabdi pada kepentingan masyarakat, artinya setiap 

pelaksana profesi harus meletakkan kepentingan pribadi 

dibawah kepentingan masyarakat; 

4) Izin khusus untuk menjalankan profesi. Setiap profesi akan 

selalu berkaitan dengan kepentingan masyarakat , dimana nilai-

nilai kemanusiaan berupa keselamatan, keamanan, 

kelangsungan hidup dan sebagainya, maka untuk menjalankan 

suatu profesi harus terlebih dahulu ada izin khusus; 

5) Kaum professional biasanya menjadi anggota dari suatu profesi. 

c) Adapun syarat-syarat suatu profesi secara umum, anatar lain: 

1) Melibatkan kegiatan intelektual; 

2) Menggeluti suatu batang tubuh ilmu yang khusus; 

3) Memerlukan persiapan professional yang alam, bukan sekedar 

latihan; 

4) Memerlukan latihan dalam jabatan yang berkesinambungan; 

5) Menjanjikan karir hidup dan keanggotaan yang permanen; 
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6) Mementingkan layanan diatas keuntungan pribadi; 

7) Mempunyai organisasi professional yang kuat dan terjalin erat; 

8) Menentukan baku standarnya sendiri, dalam hal ini adalah kode 

etikan atau pekerjaan standar disebut suatu profesi maka harus 

memenuhi syarat-syarat. 

Lieberman dalam Sutarsih (2012: 53) mengemukakan 

karakteristik profesi, yaitu: 

a) A unique, definite, and essential service  

Profesi itu merupakan suatu jenis pelayanan atau pekerjaan 

yang unik (khas), dalam arti berbeda dari jenis pekerjaan atau 

pelayanan apapun yang lainnya. Di samping itu, profesi juga bersifat 

definitif dalam arti jelas batas-batas kawasan cakupan bidang 

garapannya (meskipun mungkin sampai batas dan derajat tertentu 

ada kontigensinya dengan bidang lainnya). Selanjutnya, profesi juga 

merupakan suatu pekerjaan atau pelayanan yang amat penting, 

dalam arti hal itu amat dibutuhkan oleh pihak penerima jasanya 

sementara pihaknya sendiri tidak memiliki pengetahuan, 

keterampilan, dan kemampuan untuk melakukannya sendiri. 

b) An emphasis upon intellectual technique in performing its service 

Pelayanan itu amat menuntut kemampuan kinerja 

intelektual, yang berlainan dengan keterampilan atau pekerjaan 

manual semata-mata. Benar, pelayanan profesi juga terkadang 

mempergunakan peralatan manual dalam praktek pelayanannya, 

seperti seorang dokter bedah misalnya menggunakan pisau 

operasi, namun proses penggunaannya dibimbing oleh suatu teori 

dan wawasan intelektual. 

c) A long period of specialized training 

Untuk memperoleh penguasaan dan kemampuan 

intelektual (wawasan atau visi dan kemampuan atau kompetensi 

serta kemahiran atau skills) serta sikap profesional tersebut di atas, 
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seseorang akan memerlukan waktu yang cukup lama untuk 

mencapai kualifikasi keprofesian sempurna lazimnya -tidak kurang 

dari lima tahun lamanya; ditambah dengan pengalaman praktek 

terbimbing hingga tercapainya suatu tingkat kemandirian secara 

penuh dalam menjalankan profesinya. Pendidikan keprofesian 

termaksud lazimnya diselenggarakan pada jenjang pendidikan 

tinggi, dengan proses pemagangannya sampai batas waktu tertentu 

dalam bimbingan para seniornya. 

d) A broad range of autonomy for both the individual practitioners 

and the occupational group as a whole  

Kinerja pelayanan itu demikian cermat secara teknis 

sehingga kelompok (asosiasi) profesi yang bersangkutan sudah 

memberikan jaminan bahwa anggotanya dipandang mampu untuk 

melakukannya sendiri tugas pelayanan tersebut, apa yang 

seyogianya dilakukan dan bagaimana menjalankannya, siapa yang 

seyogianya memberikan izin dan lisensi untuk melaksanakan 

kinerja itu. Individu-individu dalam kerangka kelompok asosiasinya 

pada dasarnya relatif bebas dari pengawasan, dan secara langsung 

mereka menangani prakteknya. Dalam hal menjumpai sesuatu 

kasus yang berada di luar kemampuannya, mereka membuat 

rujukan (referral) kepada orang lain dipandang lebih berwenang, 

atau membawanya ke dalam suatu panel atau konferensi kasus 

(case conference). 

e) An acceptance by the practitioners of broad personal 

responsibility for judgments made and acts performed within the 

scope of professional autonomy 

Konsekuensi dari otonomi yang dilimpahkan kepada 

seorang tenaga praktisi profesional itu, maka berarti pula ia 

memikul tanggung jawab pribadinya harus secara penuh. Apapun 

yang terjadi, seperti dokter keliru melakukan diagnosis atau 

memberikan perlakuan terhadap pasiennya atau seorang guru yang 

keliru menangani permasalah siswanya, maka kesemuanya itu 
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harus dipertanggungjawabkannya, serta tidak selayaknya 

menudingkan atau melemparkan kekeliruannya kepada pihak lain. 

f) An emphasis upon the service to be rendered, rather than the 

economic gain to the practitioners, as the basis for the 

organization and performance of the social service delegated to 

the occupational group 

Mengingat pelayanan profesional itu merupakan hal yang 

amat esensial (dipandang dari pihak masyarakat yang 

memerlukannya) maka hendaknya kinerja pelayanan tersebut lebih 

mengutamakan kepentingan pelayanan pemenuhan kebutuhan 

tersebut, ketimbang untuk kepentingan perolehan imbalan 

ekonomis yang akan diterimanya. Hal itu bukan berarti pelayanan 

profesional tidak boleh memperoleh imbalan yang selayaknya. 

Bahkan seandainya kondisi dan situasi menuntut atau 

memanggilnya, seorang profesional itu hendaknya bersedia 

memberikan pelayanan tanpa imbalan sekalipun. 

g) A comprehensive self-gouverning organization of practitioners 

Mengingat pelayanan itu sangat teknis sifatnya, maka 

masyarakat menyadari bahwa pelayanan semacam itu hanya 

mungkin dilakukan penanganannya oleh mereka yang kompeten 

saja. Karena masyarakat awam di luar yang kompeten yang 

bersangkutan, maka kelompok (asosiasi) para praktisi itu sendiri 

satu-satunya institusi yang seyogianya menjalankan peranan yang 

ekstra, dalam arti menjadi polisi atau dirinya sendiri, ialah 

mengadakan pengendalian atas anggotanya mulai saat 

penerimaannya dan memberikan sanksinya bilamana diperlukan 

terhadap mereka yang melakukan pelanggaran terhadap kode 

etikanya. 

h) A code of ethics which has been clarified and interpreted at 

ambiguous and doubtful points by concrete cases 

Otonomi yang dinikmati dan dimiliki oleh organisasi profesi 

dengan para anggotanya seyogianya disertai kesadaran dan i’tikad 
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yang tulus baik pada organisasi maupun pada individual 

anggotanya untuk memonitor prilakunya sendiri. Mengingat 

organisasi dan sekaligus juga anggotanya harus menjadi polisi atas 

dirinya sendiri maka hendaknya mereka bertindak sesuai dengan 

kewajiban dan tuntunan moralnya baik terhadap klien maupun 

masyarakatnya. Atas dasar itu, adanya suatu perangkat kode etika 

yang telah disepakati bersama oleh yang bersangkutan seyogianya 

membimbing hati nuraninya dan mempedomani segala tingkah 

lakunya. 

 Dari keterangan tersebut di atas itu maka pada intinya 

bahwa sesuatu pekerjaan itu dapat dipandang sebagai suatu 

profesi apabila minimal telah memadai hal-hal sebagai berikut: 1). 

Memiliki cakupan ranah kawasan pekerjaan atau pelayanan khas, 

definitif dan sangat penting dan dibutuhkan masyarakat. 2). Para 

pengemban tugas pekerjaan atau pelayanan tersebut telah 

memiliki wawasan, pemahaman dan penguasaan pengetahuan 

serta perangkat teoritis yang relevan secara luas dan mendalam; 

menguasai perangkat kemahiran teknis kinerja pelayanan 

memadai persyaratan standarnya; memiliki sikap profesi dan 

semangat pengabdian yang positif dan tinggi; serta kepribadian 

yang mantap dan mandiri dalam menunaikan tugas yang 

diembannya dengan selalu mempedomani dan mengindahkan 

kode etika yang digariskan institusi (organisasi) profesinya. 3). 

Memiliki sistem pendidikan yang mantap dan mapan berdasarkan 

ketentuan persyaratan standarnya bagi penyiapan (preservice) 

maupun pengembangan (inservice, continuing, development) 

tenaga pengemban tugas pekerjaan profesional yang 

bersangkutan; yang lazimnya diselenggarakan pada jenjang 

pendidikan tinggi berikut lembaga lain dan organisasi profesinya 

yang bersangkutan. 4). Memiliki perangkat kode etik profesional 

yang telah disepakati dan selalu dipatuhi serta dipedomani para 

anggota pengemban tugas pekerjaan atau pelayanan profesional 
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yang bersangkutan. Kode etik profesional dikembangkan, 

ditetapkan dan diberdayakan keefektivannya oleh organisasi 

profesi yang bersangkutan. 5). Memiliki organisasi profesi yang 

menghimpun, membina, dan mengembangkan kemampuan 

profesional, melindungi kepentingan profesional serta memajukan 

kesejahteraan anggotanya dengan senantiasa mengindahkan kode 

etikanya dan ketentuan organisasinya. 6). Memiliki jurnal dan 

sarana publikasi profesional lainnya yang menyajikan berbagai 

karya penelitian dan kegiatan ilmiah sebagai media pembinaan dan 

pengembangan para anggotanya serta pengabdian kepada 

masyarakat dan khazanah ilmu pengetahuan yang menopang 

profesinya. 7). Memperoleh pengakuan dan penghargaan yang 

selayaknya baik secara sosial (dari masyarakat) dan secara legal 

(dari pemerintah yang bersangkutan atas keberadaan dan 

kemanfaatan profesi termaksud). 

2. Istilah yang Berkaitan dengan Profesi 

 Diskusi tentang profesi melibatkan beberapa istilah yang 

berkaitan, yaitu profesi, profesional, profesionalisme, 

profesionalitas, dan profesionalisasi. 

a) Profesi  

Profesi adalah suatu jabatan atau pekerjaan yang menuntut 

keahlian (expertise) dari para anggotanya. Artinya, ia tidak dapat 

dilakukan oleh sembarang orang yang tidak dilatih dan tidak 

disiapkan secara khusus untuk melakukan pekerjaan itu. Keahlian 

diperoleh melalui apa yang disebut profesionalisasi, yang dilakukan 

baik sebelum seseorang menjalani profesi itu (pendidikan/latihan 

pra-jabatan) maupun setelah menjalani suatu profesi (in-service 

training). 

Beberapa hal penting terkait profesi yakni: 

1) Mengandalkan suatu keterampilan atau keahlian khusus. 
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2) Dilaksanakan sebagai suatu pekerjaan atau kegiatan utama 

(purna waktu) 

3) Dilaksanakan sebagai sumber utama nafkah hidup. 

4) Dilaksanakan dengan keterlibatan pribadi yang mendalam. 

b) Profesional  

Profesional menunjuk pada dua hal. Pertama, orang yang 

menyandang suatu profesi, misalkan “dia seseorang professional”. 

Kedua, penampilan seseorang dalam melakukan pekerjaannya 

yang sesuai dengan profesinya. Pengertian kedua ini, professional 

dikontraskan dengan “non-profesional” atau “amatir”. 

Seorang yang professional adalah seseorang yang hidup 

dalam mempraktikkan suatu keahlian tertentu atau dengan terlibat 

dalam suatu kegiatan tertentu yang menurut keahlian. 

Beberapa hal penting terkait profesional, yaitu: 

1) Orang yang tahu akan keterampilan dan keahliannya. 

2) Meluangkan seluruh waktunya untuk pekerjaan atau 

kegaiatannya. 

3) Hidup dari situ. 

4) Bangga akan pekerjaannya. 

c) Profesionalisme  

Profesionalisme menunjuk kepada komitmen para anggota 

suatu profesi untuk meningkatkan kemampuan profesionalnya dan 

terus mengembangkan strategi-strategi yang digunakan dalam 

melakukan pekerjaan yang sesuai dengan profesinya. 

 Beberapa hal penting terkait profesionalisme: 

1) Derajat penampilan seseorang sebagai professional. 
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2) Penampilan suatu pekerjaan sebagai suatu profesi 

3) Mengacu pada sikap dan komitmen anggota profesi untuk 

bekerja berdasarkan standar yang tinggi dan kode etik 

profesinya. 

d) Profesionalitas 

Profesionalitas mengacu kepada sikap para anggota profesi 

terhadap profesinya serta derajat pengetahuan dan keahlian yang 

mereka miliki dalam rangka melakukan pekerjaannya. 

e) Profesionalisasi  

Profesionalisasi menunjuk pada proses peningkatan 

kualifikasi maupun kemampuan para anggota profesi dalam 

mencapai kriteria yang standar dalam penampilannya sebagai 

anggota profesi. Profesionalisasi pada dasarnya merupakan 

serangkaian proses pengembangan professional (professional 

development) baik dilakukan melalui pendidikan/latihan “pra-

jabatan”maupun “dalam jabatan”. Oleh karena itu profesionalisasi 

merupakan proses yang living long dan never ending, secepat 

seseorang telah menyatakan dirinya sebagai anggota sebuah 

profesi. 

3. Hubungan Etika dan Profesi 

 Makin tinggi kedudukan seseorang, penilaian baik-

buruknya terhadapnya makin tajam. Sebagai contoh, si A seorang 

dosen dan si B seorang mahasiswa. Andaikata dua orang ini 

melakukan kesalahan yang sama, misalkan plagiarisme karya 

orang lain dan mengklaimnya sebagai hasil karya sendiri, maka 

penilaian terhadap mereka berbeda-beda. Beban pelanggaran etika 

akan lebih banyak diderita si Dosen dan mungkin ia akan dipanggil 

dewan etika yang terdiri dari orang-orang berintegritas tinggi di 

kampusnya untuk diberi tindakan tegas, sedangkan kasus plagiat 
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bagi si mahasiswa hanya dianggap sebagai pelanggaran biasa 

seperti yang sering terjadi pada kebanyakan mahasiswa sehingga 

kepadanya hanya diberi teguran kecil, itupun kalau dilakukan. 

 Kehidupan para professional seperti dosen tadi sering 

dihadapkan dengan persoalan-persoalan etis. Kepada mereka 

dituntut lebih dari orang-orang kebanyakan. Semakin seseorang 

masuk dalam kelompok profesional, semakin banyak harapan yang 

diminta dari orang itu. Begitulah sebabnya profesi dilihat sebagai 

sebuah moral community, komunitas moral yang memiliki cita-cita 

untuk kehidupan bersama, sehingga para profesional dikait-kaitkan 

dengan kelompok yang bermoral tinggi. Seturut pandangan ini, 

profesi hanya didasari moral. Profesionalitas seseorang diukur dari 

kesadaran dan keterampilan, namun serentak personalitas pribadi 

diimbangi dengan moralitas. 

 Signifikansi dan dimensi moral berkaitan dengan profesi 

berujung pada suatu kesimpulan bahwa profesi amat lekat dengan 

moralitas. Pekerjaan sebagai dosen, ilmuan, pengusaha, pebisnis, 

atau pengacara, pada gilirannya tidak dapat dilepaskan dari 

pengaruh moral. Penjahat tidak masuk daftar para profesional, 

sekalipun ia seorang penjahat intelektual yang lihai, karena esensi 

kejahatan itu sendiri bersifat destruktif. 

 Setiap profesi yang menuntut pendidikan keahlian akan 

kualifikasi dari seseorang dalam praktek atau kegiatan yang 

dijalankan diatur oleh etika profesi. Jadi etika profesi adalah 

spesifikasi norma-norma yang bersifat konkret dan praktis bagi 

seseorang dalam lingkup profesinya (Umar Sulaiman, 2013). 

Dengan kata lain, etika profesi adalah prinsip-prinsip atau norma-

norma kesusilaan yang merupakan pedoman bagi sikap dan 

tingkah laku anggota-anggota suatu profesi. Misalnya, etika profesi 

kedokteran, kehakiman, kewartawanan, keguruan, dan sebagainya. 
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Naaz (2017) mengemukakan bahwa “Professional ethics concerns 

the moral issues that arise because of the specialist knowledge that 

professionals attain and how the use of this knowledge should be 

governed when providing a service to the public”yang berarti etika 

profesional berkaitan dengan masalah moral yang muncul karena 

pengetahuan khusus tentang pencapaian profesional dan 

bagaimana penggunaan pengetahuan ini harus diatur ketika 

memberikan layanan kepada publik. 

Kimber, dkk (2011) menyatakan bahwa: professional ethics 

could be thought of as referring to "the world of professional 

responsibilities", (for the right things we accept as part of our role or 

office or job) yang berarti bahwa etika profesional dapat dianggap 

mengacu pada “dunia tanggung jawab profesional” (untuk hal-hal 

yang benar yang kita terima sebagai bagian dari peran atau kantor 

atau pekerjaan kita). Dalam menjalankan profesi ditemukan 

berbagai masalah dalam profesi itu sendiri. Misalnya pelayanan 

terhadap konsumen atau klient. Masalah pokok dari etika adalah 

pelayanan yang tepat dan bertanggung jawab, kejujuran dalam 

memberikan pelayanan, klasifikasi upah yang diminta dari 

pelayanan kepada klient, keharusan untuk melayani klient yang 

membutuhkan jasa. 

 Dalam masyarakat yang makin maju, kita menemukan 

berbagai macam profesi dan berbagai macam tingkah laku orang 

yang menjalankan profesi. Seorang dokter ahli kandungan 

menolong wanita hamil di malam hari dengan sikap yang kurang 

enak terhadap klien, karena waktu tidurnya terganggu, atau 

seorang wartawan menulis mengenai rahasia pribadi seseorang di 

surat kabar, seorang guru mengajar tanpa perencanaan, seorang 

jaksa memeras klien agar dibebaskan dari tuntutan; menunjukkan 

perilaku seseorang yang memberi jasa yang tidak etis. Untuk 
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mengatasi semua masalah pemberian-pemberian jasa dari orang 

yang melakukan kegiatan profesional dirumuskan norma-norma 

kesusilaan yang merupakan prinsip umum yang mengatur perilaku, 

khususnya peranan dan sikapnya terhadap klien dan sikap 

profesional dalam masyakarat. 

4. Kode Etik Profesi 

Kode adalah tanda-tanda atau simbol-simbol berupa kata-

kata, tulisan atau benda yang disepakati untuk maksud-maksud 

tertentu. Misalkan untuk menjamin suatu berita, keputusan atau 

kesepakatan suatu organisasi. Kode juga berarti kumpulan 

peraturan yang sistematis. Dalam suatu jabatan atau profesi sering 

kita temukan istilah kode etik. Di mana kode etik tersebut adalah 

sebagai kontrol dari semua aktivitas profesi yang berhubungan 

dengan profesinya. Kode etik adalah norma atau asas yang diterima 

suatu kelompok tertentu sebagai landasan tingkah laku sehari-hari 

di masyarakat maupun di tempat kerja.  

Kode etik bisa dilihat sebagai produk dari etika terapan 

karena dihasilkan berkat penerapan pemikiran etis atas suatu 

wilayah tertentu, yaitu profesi. Tetapi setelah kode etik ada, 

pemikiran etis tidak berhenti. Kode etik tidak menggantikan 

pemikiran etis, tetapi sebaliknya selalu didampingi refleksi etis. 

Supaya kode etik dapat berfungsi dengan semestinya, salah satu 

syarat mutlak adalah bahwa kode etik itu dibuat oleh profesi sendiri. 

Kode etik tidak akan efektif kalau di-drop begitu saja dari atas 

(instansi pemerintah dan instansi-instansi lain) karena tidak akan 

dijiwai cita-cita dan nilai-nilai yang hidup dalam kalangan profesi itu 

sendiri. 

Kode etik hanya dapat ditetapkan oleh suatu organisasi 

profesi yang berlaku dan mengikat para anggotanya, lazimnya 

dilakukan dalam suatu kongres organisasi profesi. Dengan 
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demikian, penetapan kode etik tidak boleh dilakukan secara 

perorangan, tetapi harus dilakukan oleh organisasi, sehingga orang-

orang yang tidak menjadi anggota profesi, tidak dapat dikenankan. 

Kode etik hanya akan mempunyai pengaruh yang kuat dalam 

menegakkan disiplin di tangan profesi tersebut, jika semua orang 

yang menjalankan profesi tersebut bergabung dalam profesi yang 

bersangkutan. Jika setiap orang yang menjalankan suatu profesi 

secara otomatis bergabung dalam suatu organisasi, maka ada 

jaminan bahwa profesi tersebut dapat dijalankan secara murni dan 

baik, karena setiap anggota profesi yang melakukan pelanggaran 

serius terhadap kode etik dapat dikenakan sanksi. 

Kode etik pada suatu profesi adalah untuk menjunjung 

tinggi martabat profesi, untuk menjaga dan memelihara 

kesejahteraan anggotanya, untuk meningkatkan pengabdian para 

anggota profesi, untuk meningkatkan mutu profesi dan untuk 

meningkatkan mutu organisasi profesi (Akhmad Zacky AR, 2016). 

Kode etik profesi adalah pedoman sikap, tingkah laku, dan 

perbuatan dalam melaksanakan tugas dan dalam kehidupan 

sehari-hari. Kode etik profesi sebetulnya bukan merupakan hal 

baru. Sudah lama diusahakan untuk mengatur tingkah laku moral 

suatu kelompok khusus dalam masyarakat melalui ketentuan-

ketentuan tertulis yang diharapkan akan dipegang teguh oleh 

seluruh kelompok tersebut. 

Tujuan sekaligus fungsi kode etik profesi terutama menjadi 

asas normatif yang melandasi kesadaran kewajiban atas amanat 

budaya, negara, dan moral untuk ditunaikan oleh seorang tenaga 

professional. Artinya kode etik mengembangkan motivasi 

pengabdian yang tulus tanpa pengaruh dan pengawasan pihak luar, 

meningkatkan kesadaran pribadi secara internal, mengendalikan 

dan mengawasi diri sendiri sekaligus menjamin kolegalitas di dalam 

kelompok (Mulyadi, 2018).  
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Secara umum tujuan mengadakan kode etik adalah sebagai 

berikut: 

a) Menjunjung tinggi martabat profesi 

Kode etik dapat menjaga pandangan dan kesan pihak luar 

atau masyarakat, agar mereka tidak memandang rendah terhadap 

profesi yang bersangkutan. Oleh karena itu, setiap kode etik suatu 

profesi akan melarang berbagai bentuk tindak-tanduk atau 

kelakuan anggotanya yang dapat mencemarkan nama baik profesi. 

b) Untuk menjaga dan memelihara kesejateraan para anggotanya 

Kesejahteraan mencakup lahir (atau material) maupun 

batin (spiritual, emosional, dan mental). Kode etik umumnya 

memuat larangan-larangan untuk melakukan perbuatan-perbuatan 

yang merugikan kesejahteraan para anggotanya. Misalnya dengan 

menetapkan tarif-tarif minimum bagi honorarium anggota profesi 

dalam melaksanakan tugasnya, sehingga siapa saja yang 

mengadakan tarif di bawah minimum akan dianggap tercela dan 

merugikan rekan seprofesi. Dalam hal kesejahteraan batin, kode 

etik umumnya memberi petunjuk-petunjuk kepada anggotanya 

untuk melaksanakan profesinya. 

c) Pedoman berperilaku 

Kode etik mengandung peraturan yang membatasi tingkah 

laku yang tidak pantas dan tidak jujur bagi para anggota profesi 

dalam berinteraksi dengan sesama rekan anggota profesi. 

d) Untuk meningkatkan pengabdian para anggota profesi 

Kode etik berkaitan dengan peningkatan kegiatan 

pengabdian profesi, sehingga bagi para anggota profesi dapat 

dengan mudah mengetahui tugas dan tanggungjawab 

pengabdiannya dalam melaksanakan tugasnya. Oleh karena itu, 
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kode etik merumuskan ketentuan-ketentuan yang perlu dilakukan 

para anggota profesi dalam menjalankan tugasnya. 

e) Untuk meningkatkan mutu profesi 

Kode etik memuat norma-norma dan anjuran agar para 

anggota profesi selalu berusaha untuk meningkatkan mutu 

pengabdian para anggotanya. 

f) Untuk meningkatkan mutu organisasi profesi 

Kode etik mewajibkan setiap anggotanya untuk aktif 

berpartisipasi dalam membina organisasi profesi dan kegiatan-

kegiatan yang dirancang organisasi. 

 Dari uraian di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa tujuan 

suatu profesi menyusun kode etik adalah untuk menjunjung tinggi 

martabat profesi, menjaga dan memelihara kesejahteraan para 

anggota, meningkatkan pengabdian anggota profesi, dan 

meningkatkan mutu profesi dan mutu organisasi profesi. 

 Adapun fungsi kode etik profesi adalah sebagai berikut: 

a) Memberikan pedoman bagi setiap anggota profesi tentang 

prinsip profesionalitas yang digariskan. 

b) Sebagai sarana kontrol sosial bagi masyarakat atas profesi yang 

bersangkutan 

c) Mencegah campur tangan pihak di luar organisasi profesi 

tentang hubungan etika dalam keanggotaan profesi. Etika 

profesi sangatlah diperlukan dalam berbagai bidang.  

Memahami makna dan fungsi kode etik profesi merupakan 

prasyarat untuk menghayati dan menegakkannya. Sebagaimana 

warga suatu kelompok, tiap pribadi anggota organisasi (dalam hal 

ini profesi) berkewajiban menghayati dan menegakkan Anggaran 

Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) sebagai wujud 
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kesetiaan atas kesatuan dan kebersamaannya. Kesadaran nilai 

demikian bersumber atas cita dan amanat profesinya, sesuai 

dengan pendidikan dan bidang pengabdiannya.  

Kode etika yang ada dalam masyarakat Indonesia cukup 

banyak dan bervariasi. Umumnya pemilik kode etik adalah 

organisasi kemasyarakatan yang bersifat nasional, misalnya kode 

etik Ikatan Penerbit Indonesia (Ikapi), kode etik Ikatan Penasehat 

Hukum Indonesia, kode etik Jurnalistik Indonesia, kode etik 

Advokasi Indonesia, dan kode etik Guru. Ada sekitar tiga puluh 

organisasi kemasyarakatan yang telah memiliki kode etik. Suatu 

gejala agak baru bahwa sekarang ini perusahaan-perusahaan 

swasta cenderung membuat kode etik sendiri. Rasanya dengan itu 

mereka ingin memamerkan mutu etisnya dan sekaligus 

meningkatkan kredibilitasnya dan karena itu pada prinsipnya patut 

dinilai positif.  
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BAB III  

GURU SEBAGAI JABATAN PROFESIONA 

 

 

 
 

1. Pengertian Profesi Guru 

 Secara etimologis guru sering disebut pendidik. Kata guru 

merupakan padanan dari kata teacher (bahasa Inggris). Kata 

teacher bermakna “the person who teach, especially in school” atau 

guru adalah seseorang yang mengajar, khususnya di 

sekolah/madrasah. Kata teacher berasal dari kata kerja to teach 

atau teaching yang berarti mengajar. Jadi arti dari kata teacher 

adalah guru, pengajar. Dalam bahasa Arab ada beberapa kata yang 

menunjukkan profesi ini seperti mudarris, mu’allim, marabbi dan 

mu’addib yang meski memiliki makna yang sama, namun masing-

masing mempunyai karakteristik yang berbeda (Shilphy Afiattresna 

O, 2019). 

 Pengertian Murabbi mengisyaratkan bahwa guru adalah 

orang yang memiliki sifat Rabbani, artinya orang yang bijaksana, 

bertanggungjawab, berkasih sayang terhadap peserta didik, dan 

mempunyai pengetahun tentang Rabb. Dalam pengertian Mu’allim 

mengandung arti bahwa guru adalah orang berilmu yang tidak 

hanya menguasai ilmu secara teoritik tetapi mempunyai komitmen 

yang tinggi dalam mengembangkan ilmu yang dimilikinya. Sedang 

dalam konsep ta’dib terkandung pengertian integrase antara ilmu 

dan amal sekaligus. Guru dalam literatur kependidikan Islam biasa 

disebut ustadz, mu’allim, murabby, mursyid, mudarris, dan 

mu’addib. Kata ustadz mengandung makna bahwa seorang guru 
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dituntut untuk mampu menjelaskan hakikat ilmu pengetahuan yang 

diajarkannya, serta menjelaskan dimensi teoritis dan praktisnya 

dan berusaha membangkitkan peserta didik untuk 

mengamalkannya. Kata murobbi mengandung makna bahwa 

seorang guru dituntut harus bisa mendidik dan menyiapkan peserta 

didik agar mampu berkreasi, sekaligus mengatur dan memelihara 

hasil kreasinya. Kata mursyid mengandung makna guru adalah 

orang yang mampu menjadi model atau sentral identifikasi diri, atau 

menjadi pusat panutan, teladan, dan konsultan bagi peserta 

didiknya. Kata mudarris mengadung makna bahwa guru harus 

berusaha mencerdaskan peserta didiknya, menghilangkan 

ketidaktahuan atau memberantas kebodohan mereka serta melatih 

keterampilan mereka sesuai dengan bakat, minat, dan 

kemampuan. Kata muaddib mengandung makna bahwa guru 

adalah seorang yang beradab sekaligus memiliki peran dan fungsi 

untuk membangun perdaban yang berkualitas di masa depan 

(Muhaimin, 2002: 50). 

Pengertian guru menurut UU RI Nomor 14 Tahun 2005 

adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, 

mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan 

mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur 

pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah. 

Guru adalah pendidik yang menjadi tokoh, panutan dan identifikasi 

bagi para peserta didik dan lingkungannya, karena itulah guru harus 

memiliki standar kualitas pribadi tertentu yang mencakup tanggung 

jawab, wibawa, mandiri dan disiplin. (E. Mulyasa, 2006: 37). Guru 

merupakan orang dewasa yang bertanggung jawab memberikan 

bimbingan kepada peserta didik dalam hal perkembangan jasmani 

dan rohaninya untuk mencapai tingkat kedewasaan, memenuhi 

tugas sebagai makhluk Tuhan, makhluk individu yang mandiri, dan 

makhluk sosial (Muhammad Idris, 2008: 49). Guru adalah orang 
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yang melaksanakan pendidikan di tempat-tempay tertentu, tidak 

mesti di lembaga pendidikan formal, tetapi bisa juga di masjid, 

surau/mushallah, di rumah, dan sabagainya (Syaiful Bahri 

Djamarah, 2003: 31). 

Meyakinkan setiap orang khususnya pada setiap guru 

bahwa pekerjaannya merupakan pekerjaan profesional merupakan 

upaya pertama yang harus dilakukan dalam rangka pencapaian 

standar proses pendidikan sesuai dengan harapan. Mengapa 

demikian? Sebab banyak orang termasuk diri sendiri yang 

meragukan bahwa guru merupakan jabatan profesional. Ada yang 

beranggapan bahwa setiap orang bisa menjadi guru. Si Dadap, si 

Waru atau siapa saja walaupun mereka tidak memahami ilmu 

keguruan bisa saja dianggap sebagai guru, asal paham materi 

pelajaran yang akan diajarkannya. Apakah pandangan seperti itu 

benar? Apabila mengajar dianggap hanya sebagai proses 

penyampaian materi pelajaran, pendapat seperti itu ada benarnya. 

Konsep mengajar yang demikian, tuntutannya sangat sederhana, 

yaitu asal paham informasi yang akan diajarkannya kepada siswa, 

maka ia dapat menjadi guru. Tetapi mengajar tidak sesederhana itu 

bukan? Mengajar bukan hanya sekedar menyampaikan materi 

pelajaran, akan tetapi suatu proses mengubah perilaku siswa 

sesuai dengan tujuan yang diharapkan.  

Dalam proses mengajar terdapat kegiatan membimbing 

siswa agar siswa berkembang sesuai dengan tugas-tugas 

perkembangannya, melatih keterampilan baik keterampilan 

intelektual, maupun keterampilan motorik sehingga siswa dapat 

dan berani hidup di masyarakat yang cepat berubah dan penuh 

persaingan, memotivasi siswa agar mereka dapat memecahkan 

berbagai persoalan hidup dalam masyarakat yang penuh tantangan 

dan rintangan, membentuk siswa yang memiliki kemampuan 

inovatif dan kreatif dan lain sebagainya. 
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Profesi guru sangat identik dengan peran mendidik seperti 

membimbing, membina, mengasuh atau mengajar. Ibarat sebuah 

contoh lukisan yang akan ditiru oleh anak didiknya. Baik buruk hasil 

lukisan tersebut tergantung dari contohnya. Guru (digugu dan ditiru) 

otomatis menjadi teladan. Melihat peran tersebut, sudah menjadi 

kemutlakan bahwa guru harus memiliki integritas dan personality 

yang baik dan benar. Hal ini sangat mendasar, karena guru bukan 

hanya mengajar (transfer knowledge) tetapi juga menanamkan 

nilai-nilai dasar dari bangun karakter atau akhlak anak (Noor, 2019: 

3). Guru memiliki peran strategis dalam bidang pendidikan, bahkan 

sumber daya pendidikan lain yang memadai seringkali kurang 

berarti apabila tidak didukung oleh guru berkualitas, dan begitu 

sebaliknya. Dengan kata lain, guru merupakan ujung tombak dalam 

upaya peningkatan kualitas layanan dan hasil pendidikan. Dalam 

berbagai kasus, kualitas sistem pendidikan secara keseluruhan 

berkaitan dengan kualitas guru (Badrun Kartowagiran, 2011).  

Seorang guru perlu memiliki kemampuan merancang dan 

mengimplementasikan berbagai strategi pembelajaran yang 

dianggap cocok dengan minat dan bakat serta sesuai dengan taraf 

perkembangan siswa termasuk di dalamnya memanfaatkan 

berbagai sumber dan media pembelajaran untuk menjamin 

efektivitas pembelajaran. Dengan demikian, seorang guru perlu 

memiliki kemampuan khusus, kemampuan yang tidak mungkin 

dimiliki oleh orang yang bukan guru. James M. Cooper dalam Wina 

Sanjaya (2008: 274) mengatakan bahwa “a teacher is person 

charged with the responcibility of helping other to learn and to 

behave in new different ways”. Itulah sebabnya guru merupakan 

pekerjaan profesional yang membutuhkan kemampuan khusus 

hasil proses pendidikan yang dilaksanakan oleh lembaga 

pendidikan keguruan. 
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Apakah mengajar sebagai pekerjaan profesional? Mari kita 

tinjau ciri dan karakteristik dari proses mengajar sebagai tugas 

utama profesi guru. 

a) Mengajar bukanlah hanya menyampaikan materi pelajaran saja, 

akan tetapi merupakan pekerjaan yang bertujuan dan bersifat 

kompleks. Oleh karena itu, dalam pelaksanaannya, diperlukan 

sejumlah keterampilan khusus yang didasarkan pada konsep 

dan ilmu pengetahuan yang spesifik. Artinya, setiap keputusan 

dalam melaksanakan aktivitas mengajar bukanlah didasarkan 

kepada pertimbangan-pertimbangan subjektif atau tugas yang 

dapat dilakukan sekehendak hati, akan tetapi didasarkan 

kepada suatu pertimbangan berdasarkan keilmuan tertentu, 

sehingga apa yang dilakukan guru dalam mengajar dapat 

dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Oleh karena itu, untuk 

menjadi seorang guru profesional diperlukan latar belakang yang 

sesuai, yaitu latar belakang kependidikan keguruan. 

b) Sebagaimana halnya tugas seorang dokter yang berprofesi 

menyembuhkan penyakit pasiennya, maka tugas seorang guru 

pun memiliki bidang keahlian yang jelas, yaitu mengantarkan 

siswa ke arah tujuan yang diinginkan. Memang hasil pekerjaan 

seorang dokter atau profesi lainnya berbeda dengan hasil 

pekerjaan seorang guru. Kinerja profesi non-keguruan, seperti 

seorang dokter biasanya dapat dilihat dalam waktu yang singkat. 

Dikatakan seorang dokter yang profesional manakala dalam 

waktu yang singkat dapat menyembuhkan pasien dari 

penyakitnya. Namun, tidak demikian dengan guru. Hasil 

pekerjaan guru seperti mengembangkan minat dan bakat serta 

potensi yang dimiliki seseorang, termasuk mengembangkan 

sikap tertentu memerlukan waktu yang cukup panjang sehingga 

hasilnya baru dapat dilihat setelah beberapa lama. Mungkin satu 
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generasi. Oleh karena itu, kegagalan guru dalam membelajarkan 

siswa, berarti kegagalan membentuk satu generasi manusia. 

c) Agar dapat melaksanakan tugasnya dengan baik sesuai dengan 

bidang keahliannya, diperlukan tingkat keahlian yang memadai. 

Menjadi guru bukan hanya cukup memahami materi yang harus 

disampaikan, akan tetapi juga diperlukan kemampuan dan 

pemahaman tentang pengetahuan dan keterampilan yang lain, 

misalnya pemahaman tentang psikologi perkembangan 

manusia, pemahaman tentang teori-teori perubahan tingkah 

laku, kemampuan merancang dan memanfaatkan berbagai 

media dan sumber belajar, kemampuan mendesain strategi 

pembelajaran yang tepat dan lain sebagainya, termasuk 

kemampuan mengevaluasi proses dan hasil kerja. Oleh karena 

itu, seorang guru bukan hanya tahu tentang what to teach, akan 

tetapi juga paham tentang how to teach. Kemampuan-

kemampuan semacam itu tidak mungkin datang dengan 

sendirinya, akan tetapi hanya mungkin didapatkan dari suatu 

lembaga pendidikan kursus yaitu lembaga pendidikan keguruan. 

d) Tugas guru adalah mempersiapkan generasi manusia yang 

dapat hidup dan berperan aktif di masyrakat. Oleh sebab itu, 

tidak mungkin pekerjaan seorang guru dapat melepaskan dari 

kehidupan sosial. Hal ini berarti, apa yang dilakukan guru akan 

memiliki dampak terhadap kehidupan masyarakat. Sebaliknya 

semakin tinggi derajat keprofesionalan seseorang, misalnya 

tingkat keguruan seseorang, maka semakin tinggi pula 

penghargaan yang diberikan masyarakat. 

e) Pekerjaan guru bukanlah pekerjaan yang statis, akan tetapi 

pekerjaan yang dinamis, yang selamanya harus sesuai dan 

menyesuaikan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan 

teknologi. Oleh karena itulah guru dituntut peka terhadap 
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dinamika perkembangan masyarakat, baik perkembangan 

kebutuhan yang selamanya berubah, perkembangan sosial, 

budaya, politik, termasuk perkembangan teknologi. 

Terdapat beberapa indikator pengembangan profesi guru 

adalah sebagai berikut: 

a) Mengikuti informasi perkembangan IPTEK yang mendukung 

profesi melalui berbagai kegiatan ilmiah; 

b) Mengembangkan berbagai model pembelajaran; 

c) Menulis karya ilmiah; 

d) Membuat alat peraga/media;  

e) Mengikuti pendidikan kualifikasi, dan 

f) Mengikuti kegiatan pengembangan kurikulum (Kristiawan, 

Muahmmad & Nur Rahmat, 2018). 

Guru merupakan pendidik formal di sekolah yang bertugas 

membelajarkan siswa-siswanya sehingga memperoleh berbagai 

pengetahuan, keterampilan, nilai, dan sikap yang semakin 

sempurna, atau kedewasaan pribadinya. Oleh karena itu, guru 

terikat dengan berbagai syarat, yang diantaranya guru diisyaratkan 

untuk memiliki sepuluh kemampuan dasar, yaitu: a) menguasai 

bahan; b) mengelola program belajar mengajar; c) mengelola kelas; 

d) menguasai media atau sumber belajar; e) menguasai landasan 

kependidikan; f) mengelola interaksi belajar mengajar; g) menilai 

prestasi siswa; h) mengenal fungsi dan program bimbingan 

penyuluhan; i) mengenal dan menyelenggarakan administrasi 

sekolah; j) memahami prinsip-prinsip dan menafsirkan hasil 

penelitian untuk keperluan pendidikan dan pengajaran (Uno & Nina, 

2016: 19). 
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Guru profesional adalah guru yang memiliki keahlian, 

tanggungjawab, dan rasa kesejawatan yang didukung oleh etika 

profesi yang kuat. Untuk itu, ia harus telah memiliki kualifikasi 

kompetensi yang memadai: kompetensi intelektual, sosial, spiritual, 

pribadi, dan moral (Mohammad Surya, 2003: 28). Sosok profesional 

guru ditunjukkan melalui tanggungjawab dalam melaksanakan 

seluruh pengabdian. Untuk meningkatkan profesionalisme guru 

maka guru dituntut untuk melakukan proses pembelajaran yang 

lebih inovatif kepada peserta didik. 

The professional interaction of Teachers is governed by four 

fundamental principles: a) Autonomy to treat people with rights that 

are to be honoured and defended; b) Justice to share power and 

prevent abuse of power; c) Responsible care to do good and 

minimise harm to others; and d) Truth to be honest with others and 

self (Jayamma & Sumangala, 2012). 

Interaksi profesional Guru diatur oleh empat prinsip dasar 

yaitu a) Otonomi untuk memperlakukan orang dengan hak yang 

harus dihormati dan dipertahankan; b) Keadilan untuk membagi 

kekuasaan dan mencegah penyalahgunaan kekuasaan; c) 

Kepedulian yang bertanggung jawab untuk berbuat baik dan 

meminimalkan kerugian bagi orang lain; d) Kebenaran untuk jujur 

dengan orang lain dan diri sendiri. 

Profil guru profesional abad 21 menurut Edi Hendri (2010) 

sebagai berikut: 

a) Memiliki kepribadian yang matang dan berkembang (mature and 

developing personality); “professionalism is predominantly an 

attitude, not a set of competencies only” bahwa seorang guru 

profesional adalah pribadi-pribadi unggul terpilih. 

b) Menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi yang kuat. Melalui 

dua hal ini seorang guru profesional akan menginspirasi anak 
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didiknya dengan ilmu dan teknologi. Guru profesional 

semestinya ia adalah “ilmuan” yang dibentuk menjadi pendidik. 

c) Menguasai keterampilan untuk membangkitkan minat dan 

potensi peserta didik. Oleh karena itu, seorang guru profesional 

haruslah menguasai keterampilan metodologis membelajarkan 

peserta didik. Karakteristik inilah yang membedakan profesi 

guru dari profesi lainnya. Jika karakteristik ini tidak sungguh-

sungguh dikuasai guru, maka siapa saja dapat menjadi ‘guru’ 

seperti yang terjadi sekarang ini. Akibat lebih lanjut dari ini 

adalah profesi guru akan kehilangan “bargaining position”.  

d) Pengembangan profesi yang berkesinambungan. Profesi guru 

adalah profesi mendidik. Seperti halnya ilmu mendidik yang 

senantiasa berkembang, maka profil guru profesional adalah 

guru yang terus-menerus mengembangkan kompetensi dirinya. 

Pengembangan kompetensi ini dapat dilakukan secara 

isntitusional (LPTK), dalam praktik pendidikan, atau secara 

individual. 

Seorang guru yang profesional memiliki sikap yang berbeda 

dengan guru yang tidak profesional meskipun dalam pekerjaan 

yang sama atau katakanlah berada pada satu ruang kerja. Hal inilah 

yang akan membedakan guru profesional hanya dengan ijazah 

dengan guru profesional dengan kecakapan atau kemahiran 

sebagai guru. Guru yang profesional senantiasa berupaya untuk 

meningkatkan kualitas guru dan senantiasa untuk meng-update 

kompetensi yang dimiliki. Pengembangan profesi guru pada 

dasarnya dilakukan sebagai peningkatan kualitas kompetensi guru. 

Menurut Syaiful Sagala (2019) Kualitas dalam profesionalisme guru 

dapat ditunjukkan dari lima sikap, yaitu sebagai berikut: a) 

keinginan untuk mengejar perkembangan profesional dan 

memperbaiki kualitas pengetahuan serta keterampilan; b) 
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mengejar kualitas dan cita-cita dalam profesi; c) meningkatkan dan 

memelihara citra profesi; d) keinginan untuk selalu menampilkan 

perilaku yang mendekati standar ideal; dan e) memiliki kebanggaan 

terhadap profesinya. 

2. Ciri-Ciri Guru Profesional 

 Profesi guru bukan sekedar pekerjaan khusus, tetapi 

pekerjaan yang mempunyai ciri-ciri sebagai berikut: 

a) Expertise (Keahlian) 

 Seorang akan mempunyai keahlian dalam suatu bidang 

ilmu tertentu kalau dia dipersiapkan secara khusus melalui 

pendidikan yang dilakukan secara matang dan dalam kurun waktu 

yang relatif lama. Oleh sebab itu, suatu profesi harus dipersiapkan 

dalam suatu pendidikan pra jabatan dengan standar tertentu baik 

pada proses pendidikan maupun standar kompetensinya bagi 

penyelenggaraan penyaringan. Dengan demikian, dapat 

dipersiapkan tenaga yang profesional dalam melaksanakan 

tugasnya. 

 Dalam melaksanakan tugasnya, guru sebagai suatu profesi 

harus dilandasi oleh filosofis akademik dan prosedur kerja ilmiah, 

jujur, kritis, kreatif, terbuka dan sederhana. Sikap ini menghendaki 

seorang guru untuk senantiasa melaksanakan tugas dengan 

sebaik-baiknya dan selalu berusaha berinovasi dalam 

melaksanakan tugas keguruan yang diembannya. 

b) Responsibility (Tanggung Jawab) 

 Tanggung jawab tenaga kependidikan sebenarnya 

mencakup rentang waktu masa kini dan masa yang akan datang, 

dalam arti masa kini guru wajib bertanggung jawab membantu 

anak-anak bangsa mengembangkan diri sesuai dengan potensinya 

sehingga dia mampu mandiri dalam kondisi lingkungannya. 
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Sementara dalam perspektif masa depan tanggung jawab tenaga 

guru (pendidik) sangat menentukan masa depan bangsa. Karena 

hasil dari pendidikan berkualitaslah yang mampu membangun 

masa depan bangsa yang hebat. Oleh sebab itu, apa dan 

bagaimana masa depan bangsa sangat ditentukan oleh generasi 

yang sekarang sedang dididik atau sedang menempuh pendidikan 

di berbagai lembaga pendidikan dan berbagai jenjang pendidikan. 

Di sini mereka dididik dan disiapkan oleh tenaga guru. 

 Modal pokok dari tenaga pendidik dan kependidikan untuk 

dapat bertanggung jawab dalam mempersiapkan generasi muda 

yang mampu membangun dirinya dan bangsanya di masa depan 

adalah mereka yang memiliki ciri-ciri sebagai berikut: 

1) Kasih sayang kepada anak didik, serta mengutamakan 

kemaslahatannya; 

2) Kepribadian terbuka, jujur, tidak berpura-pura dengan didasari 

oleh integritas yang tinggi, adanya keseimbangan antara 

kompetensi intelektual, emosional dan keterampilan 

psikomotorik; 

3) Suka memelihara, menyimpan, dan bahkan mancipta alat-alat 

pendidikan untuk kepentingan tugas profesinya. Atau dengan 

kata lain memiliki jiwa inovatif dan kreatif, tidak berpuas diri 

dengan apa yang dicapai sekarang; 

4) Senantiasa mawas diri.; 

5) Memandang kedudukan bukan sebagai hak istimewa dan 

menganggap imbalan materi sebagai sarana meningkatkan 

kualitas karier. 

Di samping hal tersebut dalam rangka bertanggung jawab 

ini diperlukan penyikapan tugas dengan berdasarkan sikap-sikap 

pribadi sebagai seorang profesional sebagai berikut: 
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1) Kehati-hatian.  

Penuh pertimbangan dan perhitungan dalam mengambil 

keputusan untuk kepentingan perkembangan perserta didik. Tidak 

ada keputusan yang diambil hanya dengan mempertimbangkan 

keuntungan pribadi. 

2) Kesabaran.  

Hal ini sangat penting mengingat karakteristik kepribadian 

setiap peserta didik selalu ada perbedaan, yang menyebabkan 

tugas guru menjadi tugas yang syarat dengan masalah, baik itu 

masalah yang ditimbulkan oleh perserta didik maupun masalah 

yang terkait langsung dengan kegiatan pembelajaran. Semua 

masalah ini hanya mungkin dapat diatasi apabila guru memiliki 

kesabaran dalam bertindak, dengan pertimbangan yang matang 

dan rasional. 

3) Disiplin.  

Merupakan modal utama yang harus dimiliki seorang 

profesional. Tanpa adanya kedisiplinan, maka seorang profesional 

akan sulit melaksanakan tugasnya dengan hasil maksimal. Disiplin 

di sini bukan berarti disiplin mati yang tidak memberikan 

kesempatan kepada seorang profesional untuk berkreasi. 

4) Kreativitas.  

Hal ini merupakan salah satu tuntutan yang harus dimiliki 

oleh seorang yang menanamkan dirinya sebagai seorang 

profesional. Ini berarti guru sebagai suatu profesi dituntut untuk 

selalu kreatif menumbuhkan gagasan-gagasan baru dalam 

melaksanakan tugasnya. 

5) Kerendahan hati.  
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Rendah hati di sini bukan berarti rendah diri, tetapi suatu 

sikap yang tidak mau menyombongkan diri di hadapan peserta didik 

dan teman sejawat. 

c) Corporation (Kesejawatan) 

 Tenaga kependidikan yang profesional tidak dapat menutup 

diri dari teman sejawat sesama profesi, tetapi dituntut untuk selalu 

berkomunikasi dan berkerja sama untuk saling mengisi dan tukar 

informasi guna menyempurnakan pelaksanaan tugas profesinya. 

 Berdasarkan ciri-ciri profesi seperti diuraikan di atas, coba 

Anda renungkan pada diri Anda sendiri apakah Anda telah 

melaksanakan kriteria tanggung jawab di atas. Kemudian 

diskusikan bersama-sama dengan teman Anda apakah pekerjaan 

guru di Indonesia sudah merupakan suatu profesi? Banyak ragam 

tanggapan orang tentang guru, ada yang beranggapan guru 

merupakan jabatan profesi dengan sejumlah alasan yang 

dikemukakannya. 

 Tetapi banyak pula yang menyatakan guru belum dapat 

dikatakan sepenuhnya sebagai jabatan profesi, yang juga 

didasarkan pada rasional yang tidak kalah kuatnya. Untuk dapat 

menjawab hal tersebut diperlukan mencermati pemahaman 

tentang profesi dan mendalami apa dan bagaimana guru dalam 

melaksanakan pekerjaannya. 

3. Peran, Fungsi, dan Tugas Guru Profesional 

Sebelum kita mendiskusikan lebih lanjut tentang tugas dan 

fungsi guru, coba renungkan apakah pengalaman kita selama ini 

pada saat kita bersekolah di sekolah dasar hingga sekolah 

menengah atas apa saja tugas-tugas guru yang mereka lakukan 

sehari-hari di kelas dan di luar kelas dalam memberikan pendidikan 

kepada kita semua. 
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Apa yang kita renungkan dan kita amati tentang aktivitas 

apa yang dilakukan oleh seorang guru dalam menjalankan tugasnya 

sebagai guru di sekolah; kita tentu akan sepakat bahwa yang paling 

banyak kita saksikan adalah guru menjelaskan materi pelajaran di 

kelasnya (di ruang kelas), memberikan tugas-tugas pekerjaan 

rumah, bahkan sebagian ada yang hanya mendiktekan bahan 

pelajaran atau mencatat di papan tulis. Itukah sebenarnya tugas 

guru yang hakiki. Tentunya tidak, karena guru bertugas 

mendewasakan peserta didik melalui berbagai cara dalam proses 

belajar mengajar (pembelajaran) baik di dalam kelas maupun di 

luar kelas. 

Proses belajar mengajar merupakan inti dari proses 

pendidikan secara keseluruhan dengan guru sebagai pemegang 

utama. Guru merupakan suatu profesi yang memerlukan keahlian 

khusus sebagai profesi. Pekerjaan ini tidak bisa dilakukan oleh 

sembarang orang tanpa memiliki keahlian dan atau pendidikan 

secara khusus/dipersiapkan sebagai guru. Orang yang pandai 

berbicara sekalipun belum tentu dapat disebut guru. Untuk menjadi 

guru diperlukan syarat-syarat khusus, apalagi sebagai guru yang 

profesional. 

Mengajar pada dasarnya merupakan perbuatan yang 

memerlukan tanggung jawab moral yang cukup besar, sebab 

keberhasilan belajar sangat tergantung pada pertanggungjawaban 

guru dalam melaksanakan tugasnya. Untuk itu guru dituntut dapat 

berperan sebagai organisator kegiatan belajar dan pembelajaran 

dengan memanfaatkan berbagai sumber dan lingkungan guna 

menunjang keberhasilannya dalam melaksanakan usaha 

pembelajaran. 

Pemahaman akan pengertian dan pandangan 

pembelajaran akan banyak memengaruhi peranan dan aktivitas 
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guru dalam mengajar. Sebaliknya aktivitas guru dalam 

pembelajaran akan menentukan bentuk aktivitas siswa dalam 

belajar. Semakin bagus aktivitas guru dalam pembelajaran semakin 

tinggi aktivitas siswa dalam belajar, dan semakin tinggi pula hasil 

belajar siswa. 

Peristiwa belajar dan pembelajaran banyak berakar pada 

berbagai pandangan sebagaimana telah diungkapkan dan 

perkembangan pandangan tentang belajar dan pembelajaran 

tersebut banyak mengalami perubahan sejalan dengan 

perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Hal ini terbukti 

dengan adanya pembaruan-pembaruan dalam bidang pendidikan. 

Semua ini menimbulkan tantangan bagi guru untuk senantiasa 

meningkatkan tugas, peranan dan kompetensinya. 

Guru adalah seorang figur pemimpin. Guru sebagai satu 

sosok arsitek yang dapat membentuk jiwa dan watak anak didik. 

Guru berperan membentuk dan membangun kepribadian anak 

didik menjadi seorang yang berguna bagi agama, nusa, dan bangsa. 

Guru mempersiapkan manusia susila yang cakap yang dapat 

diharapkan membangun dirinya dan membangun bangsa dan 

negara. 

Guru sebagai pekerja profesi, secara holistik adalah berada 

pada tingkatan tertinggi dalam sistem pendidikan nasional. Karena 

guru dalam melaksanakan tugas profesionalnya memiliki otonomi 

yang kuat. Adapun tugas guru sangat banyak terkait dengan 

kedinasan dan profesinya di sekolah. Seperti mengajar dan 

membimbing para muridnya, memberikan penilaian hasil belajar 

peserta didik, mempersiapkan administrasi pembelajaran yang 

diperlukan, dan kegiatan lain yang berkaitan dengan pembelajaran. 

Di samping itu, guru haruslah senantiasa berupaya meningkatkan 

dan mengembangkan ilmu yang menjadi bidang studinya agar tidak 
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ketinggalan zaman, ataupun di luar kedinasan yang terkait dengan 

tugas kemanusiaan dan kemasyarakatan secara umum di luar 

sekolah. 

Guru tidak boleh terisolasi dari perkembangan sosial 

masyarakatnya. Guru sebagai pendidik merupakan tugas 

mewariskan ilmu pengetahuan dan tekhnologi kepada para 

muridnya. Kemudian muridnya belajar memperoleh dan 

mengembangkan keterampilan, berlatih menerapkannya demi 

kemanfaatan yang lebih besar juga dari gurunya. Guru professional 

siap difungsikan sebagai orang tua kedua bagi para muridnya 

setelah orang tua kandung sebagai orang tua pertama. Itulah 

sebabnya guru perlu menguasai ilmu jiwa dan watak manusia untuk 

dapat diterapi dan dilayani secara tepat oleh para guru. 

Dengan demikian, tampak secara jelas bahwa tugas dan 

tanggung jawab guru begitu berat dan luas. Roestiyah N. K. dalam 

Syaiful Sagala (2011: 12) menginvetarisir tugas guru secara garis 

besar: 

a) Mewariskan kebudayaan dalam bentuk kecakapan, kepandaian, 

dan pengalaman empiriK kepada para muridnya; 

b) Membentuk kepribadian anak didik sesuai dengan nilai dasar 

negara; 

c) Mengantarkan anak didik menjadi warga negara yang baik, 

mengfungsikan diri sebagai media dan perantara belajar bagi 

anak didik; 

d) Mengarahkan dan membimbing anakn sehingga memiliki 

kedewasaan dalam berbicara, bertindak, dan bersikap; 

e) Memungsikan diri sebagai penghubung antara sekolah dan 

masyarakat lingkungan, baik sekolah negeri maupun swasta; 
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f) Harus mampu mengawal dan menegakkan disiplin baik untuk 

dirinya maupun murid dan orang lain; 

g) Memungsikan diri sebagai administrator dan sekaligus manager 

yang disenangi; 

h) Melakukan tugasnya dengan sempurna sebagai amanat profesi; 

i) Guru diberi tanggung jawab paling besar dalam hal perencanaan 

dan pelaksanaan kurikulum serta evaluasi keberhasilannya; 

j) Membimbing anak untuk belajar memahami dan menyelesaikan 

masalah yang dihadapi muridnya; 

k) Guru harus dapat merangsang anak didik untuk memiliki 

semangat yang tinggi dan gairah yang kuat dalam membentuk 

kelompok studi, mengembangkan kegiatan ekstra kurikuler 

dalam rangka memperkaya pengalaman. 

Tugas guru sebagai suatu profesi menuntut kepada guru 

untuk mengembangkan profesionalitas diri sesuai perkembangan 

ilmu pengetahuan dan teknologi. Mendidik, mengajar, dan melatih 

anak didik adalah tugas guru sebagai suatu profesi. Tugas guru 

sebagai pendidik berarti meneruskan dan mengembangkan nilai-

nilai hidup kepada anak didik. Tugas guru sebagai pengajar berarti 

meneruskan dan mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi 

kepada anak didik. Tugas guru sebagai pelatih berarti 

mengembangkan keterampilan dan menerapkannya dalam 

kehidupan demi masa depan anak didik. 

Menurut Mulyasa (2005) guru dalam mendidik murid 

bertugas sebagai berikut: 

a) Menyerahkan kebudayaan kepada anak didik berupa 

kepandaian, kecakapan dan pengalaman-pengalaman. 
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b) Membentuk kepribadian anak yang harmonis sesuai citacita dan 

dasar pancasila. 

c) Sebagai perantara/fasilitator dalam belajar. Yaitu sebagai 

perantara/medium, anak harus berusaha sendiri mendapatkan 

suatu pengertian/insight, sehingga timbul perubahan dalam 

pengetahuan, tingkah laku dan sikap. 

d) Guru adalah sebagai pembimbing, untuk membawa anak didik 

ke arah kedewasaan, tetapi pendidik tidak maha kuasa, tidak 

dapat membentuk anak sesuai dengan kehendaknya. 

e) Guru adalah sebagai penghubung antara sekolah dan 

masyarakat. 

f) Sebagai penegak disiplin, menjadi contoh dalam segala hal. 

Tata-tata tertib dapat berjalan bila guru dapat menjalani lebih 

dahulu. 

g) Guru sebagai manajer; Sebagai manajer berarti pendidik 

bertugas menegakkan ketentuan dan tata tertib yang telah 

disepakati bersama di sekolah, memberikan arahan atau rambu-

rambu ketentuan agar tata tertib di sekolah dapat dilaksanakan 

dengan sebaikbaiknya oleh seluruh warga sekolah. 

h) Guru sebagai berarti guru bertugas melaksanakan administrasi 

sekolah, seperti mengisi buku presensi siswa, mengisi daftar 

nilai rapor. Bahkan secara administratif guru hendaknya juga 

memiliki rencana mengajar, program semester, dan program 

tahunan. 

Peran dan fungsi guru berpengaruh terhadap pelaksanaan 

pendidikan dan pembelajaran. Secara khusus dalam pembelajaran 

guru mempunyai peran dan fungsi untuk mendorong, membimbing 

dan memfasilitas siswa untuk belajar. Ki Hajar Dewantara 

menegaskan pentingnya peran dan fungsi dalam pendidikan 
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dengan ungkapan: Ing ngarsa sung tulada berarti guru berada di 

depan memberi teladan, ing madya mangun karsa, berarti guru 

berada ditengah menciptakan peluang untuk berprakarsa, dan tut 

wuri handayani berarti guru dari belakang memberikan dorongan 

dan arahan. Konsep yang dikemukakan Ki Hajar Dewantara ini 

menjadi pedoman dalam melaksanakan pendidikan dan 

pembelajaran di Indonesia (Rusydi Ananda, 2018: 21). 

Guru dicitrakan memiliki peran ganda yang dikenal sebagai 

EMASLIMDEF (Edukator, Manager, Administrator, Leader, Inovator, 

Motivator, dinamisator, Evaluator, dan Facilitator). EMASLIMDEF 

yang diuraikan dalam Tabel 3.1 lebih merupakan peran kepala 

sekolah, tetapi dalam skala mikro di kelas, peran itu dimiliki oleh 

guru(Suparlan, 2006). 

Tabel 3.1. Tugas Guru sebagai EMASLIMDEF  

Akronim Tugas Fungsi 

E Edukator d) Mengembangkan kepribadian 

e) Membimbing 

f) Membina Budi Pekerti 

g) Memberikan pengarahan 

M Manager h) Mengawal pelaksanaan tugas 

dan fungsi tugas berdasarkan 

ketentuan dan perundang-undangan 

A Administrator i) Membuat daftar presensi 

j) Membuat daftar penilaian 
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Akronim Tugas Fungsi 

k) Melaksanakan teknis 

administrasi sekolah 

S Supervisor l) Memantau 

m) Menilai 

n) Memberikan bimbingan teknis 

L Leader o) Mengawal pelaksanaan tugas 

pokok dan fungsi tanpa harus 

mengikuti secara kaku ketentuan dan 

perundang-undangan yang berlaku 

I Inovator p) Melakukan kegiatan kreatif 

q) Menemukan strategi-strategi, 

metode, cara-cara, konsep-konsep 

yang baru dalam konsep pengajaran 

M Motivator r) Memberikan dorongan kepada 

peserta didik untuk dapat belajar lebih 

giat 

s) Memberikan tugas kepada 

peserta didik sesuai kemampuan dan 

perbedaan individual peserta didik 

D Dinamisator t) Memberikan dorongan kepada 

peserta didik dengan cara 

menciptakan lingkungan 

pembelajaran yang kondusif 
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Akronim Tugas Fungsi 

E Evaluator u) Menyusun instrument 

penilaian 

v) Melaksanakan penilaian 

dalam bentuk dan jenis penilaian 

F Fasilitator w) Memberikan bantuan teknis, 

arahan, atau petunjuk kepada peserta 

didik. 

Sumber: Suparlan (2006) 

Adapun peran guru menurut Iswadi (2020: 5) sebagai 

berikut: 

a) Guru sebagai pendidik 

 Guru adalah pendidik, yang menjadi tokoh, panutan, dan 

identifikasi bagi peserta didik dan lingkungannya. Oleh karena itu, 

guru harus memiliki standar kualitas tertentu, yang mencakup 

tanggung jawab, wibawa, mandiri, dan disiplin. Peran guru sebagai 

pendidik berkaitan dengan meningkatkan pertumbuhan dan 

perkembangan anak untuk memperoleh pengalaman-pengalaman 

lebih lanjut seperti penggunaan kesehatan jasmani, bebas dari 

orang tua, dan orang dewasa yang lain, moralitas tanggung jawab 

kemasyarakatan, pengetahuan dan keterampilan dasar, persiapan 

untuk perkawinan dan hidup berkeluarga, pemilihan jabatan, dan 

hal-hal yang bersifat personal dan spiritual. Oleh karena itu, tugas 

guru dapat disebut pendidik dan pemeliharaan anak. Guru sebagai 

penanggung jawab pendisiplinan anak harus mengontrol setiap 

aktivitas anak-anak agar tingkah laku anak tidak menyimpang 

dengan norma-norma yang ada. 
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b) Guru sebagai pengajar 

 Peranan guru sebagai pengajar dan pembimbing dalam 

kegiatan belajar peserta didik dipengaruhi oleh berbagai faktor 

seperti motivasi, kematangan, hubungan peserta didik dengan 

guru, kemampuan verbal, tingkat kebebasan, rasa aman, dan 

keterampilan guru dalam berkomunikasi. Jika faktor-faktor di atas 

dipenuhi, maka melalui pembelajaran peserta didik dapat belajar 

dengan baik. Guru harus berusaha membuat sesuatu dengan jelas 

bagi peserta didik dan terampil dalam memecahkan masalah. 

Ada beberapa hal yang harus dilakukan seorang guru dalam 

pembelajaran yaitu membuat ilustrasi, mendefinisikan, 

menganalisis, mensintesis, bertanya, merespon, mendengarkan, 

menciptakan kepercayaan, memberikan pandangan yang 

bervariasi, menyajikan media untuk mengkaji materi standar, 

menyesuaikan metode pembelajaran, dan memberikan nada 

perasaan. Agar pembelajaran memiliki kekuatan yang maksimal, 

guru-guru harus senantiasa berusaha untuk mempertahankan dan 

meningkatkan semangat yang telah dimilikinya ketika mempelajari 

materi standar.  

c) Guru sebagai pembimbing 

 Guru dapat diibaratkan sebagai pembimbing perjalanan, 

yang berdasarkan pengetahuan dan pengalamannya bertanggung 

jawab atas kelancaran perjalanan itu. Dalam hal ini, istilah 

perjalanan tidak hanya menyangkut fisik tetapi juga perjalanan 

mental, emosional, kreativitas, moral, dan spiritual yang lebih dalam 

dan kompleks. Sebagai pembimbing, perjalanan guru memerlukan 

kompetensi yang tinggi untuk melaksanakan empat hal berikut: 

1) Guru harus merencanakan tujuan dan mengidentifikasi 

kompetensi yang hendak dicapai; 
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2) Guru harus melibatkan keterlibatan peserta didik dalam 

pembelajaran dan yang paling penting bahwa peserta didik 

melaksanakan kegiatan pembelajaran itu tidak hanya secara 

jasmaniah tetapi mereka harus terlibat secara psikologis; 

3) Guru harus memaknai kegiatan belajar; 

4) Guru harus melaksanakan penilaian; 

d) Guru sebagai pemimpin 

 Guru diharapkan mempunyai kepribadian dan ilmu 

pengetahuan. Guru menjadi pemimpin bagi peserta didiknya. Ia 

akan menjadi imam. 

e) Guru sebagai pengelola pembelajaran 

 Guru harus mampu menguasai berbagai metode 

pembelajaran. Selain itu, guru juga dituntut untuk selalu menambah 

pengetahuan dan keterampilan agar supaya pengetahuan dan 

keterampilan yang dimilikinya tidak ketinggalan zaman.  

f) Guru sebagai model dan teladan 

 Guru merupakan model atau teladan bagi para peserta didik 

dan semua orang yang menganggap dia sebagai guru. Terdapat 

kecenderungan yang besar untuk menganggap bahwa peran ini 

tidak mudah untuk ditentang, apalagi ditolak. Sebagai teladan, 

tentu saja pribadi dan apa yang dilakukan guru akan mendapat 

sorotan peserta didik serta orang di sekitar lingkungannya yang 

menganggap atau mengakuinya sebagai guru. Ada beberapa hal 

yang harus diperhatikan oleh guru antara lain sikap dasar, bicara 

dan gaya bicara, kebiasaan bekerja, sikap melalui pengalaman dan 

kesalahan, pakaian, hubungan kemanusiaan, proses berpikir, 

perilaku neurotis, selera, keputusan, kesehatan, gaya hidup secara 

umum. 
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 Perilaku guru sangat memengaruhi peserta didik, tetapi 

peserta didik harus berani mengembangkan gaya hidup pribadinya 

sendiri. Guru yang baik adalah yang menyadari kesenjangan antara 

apa yang diinginkan dengan apa yang ada pada dirinya, kemudian 

menyadari kesalahan ketika memang bersalah. Kesalahan harus 

diikuti dengan sikap merasa dan berusaha untuk tidak 

mengulanginya. 

g) Guru sebagai anggota masyarakat 

 Peranan guru sebagai komunikator pembangunan 

masyarakat. Seorang guru diharapkan dapat berperan aktif dalam 

pembangunan di segala bidang yang sedang dilakukan. Ia dapat 

mengembangkan kemampuannya pada bidang-bidang dikuasainya. 

Guru perlu juga memiliki kemampuan untuk berbaur dengan 

masyarakat melalui kemampuannya, antar lain melalui kegiatan 

olahraga, keagamaan dan kepemudaan. Keluwesan bergaul harus 

dimiliki, sebab kalau tidak pergaulannya akan menjadi kaku dan 

berakibat yang bersangkutan kurang bisa diterima oleh masyarakat. 

h) Guru sebagai administrator 

Seorang guru tidak hanya sebagai pendidik dan pengajar 

tetapi juga sebagai administrator pada bidang pendidikan dan 

pengajaran. Guru akan dihadapkan pada berbagai tugas 

administrasi di sekolah. Oleh karena itu, seorang guru dituntut 

bekerja secara administrasi teratur. Segala pelaksanaan dalam 

kaitannya proses belajar mengajar perlu diadministrasikan secara 

baik. Sebab administrasi yang dikerjakan seperti membuat rencana 

mengajar, mancatat hasil belajar dan sebagainya merupakan 

dokumen yang berharga bahwa ia telah melaksanakan tugasnya 

dengan baik. 

i) Guru sebagai penasehat 
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Guru adalah seorang penasehat bagi peserta didik juga bagi 

orang tua, meskipun mereka tidak memiliki latihan khusus sebagai 

penasehat dan dalam beberapa hal tidak dapat berharap untuk 

menasehati orang. Peserta didik senantiasa berhadapan dengan 

kebutuhan untuk membuat keputusan dan dalam prosesnya akan 

lari kepada gurunya. Agar guru dapat menyadari perannya sebagai 

orang kepercayaan dan penasehat secara lebih mendalam, ia harus 

memahami psikologi kepribadian dan ilmu kesehatan mental. 

j) Guru sebagai pembaharu (inovator) 

Guru menerjemahkan pengalamannya yang telah lalu ke 

dalam kehidupan yang bermakna bagi peserta didik. Dalam hal ini, 

terdapat jurang yang dalam dan luas antara generasi yang satu 

dengan yang lain, demikian halnya pengalaman orang tua memiliki 

arti lebih banyak daripada nenek kita. Seorang peserta didik yang 

belajar sekarang, secara psikologis berada jauh dari pengalaman 

manusia yang harus dipahami, dicerna, dan diwujudkan dalam 

pendidikan. 

Tugas guru adalah menerjemahkan kebijakan dan 

pengalaman yang berharga ini ke dalam istilah atau bahasa modern 

yang akan diterima peserta didik. Sebagai jembatan antara 

generasi tua dan generasi muda, dan juga penerjemah 

pengalaman, guru harus menjadi pribadi yang terdidik. 

k) Guru sebagai pendorong kreatifitas 

Kreativitas adalah hal yang paling penting dalam 

pembelajaran dan guru dituntut untuk mendemonstrasikan dan 

menunjukkan proses kreativitas tersebut. Kreativitas merupakan 

sesuatu yang bersifat universal dan merupakan ciri aspek dunia 

kehidupan di sekitar kita. Kreativitas ditandai dengan adanya 

kegiatan menciptakan sesuatu yang sebelumnya tidak ada dan 
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tidak dilakukan oleh seseorang atau kecenderungan untuk 

menciptakan sesuatu. 

Akibat dari fungsi ini, guru senantiasa berusaha untuk 

menemukan cara yang lebih baik dalam melayani peserta didik, 

sehingga peserta didik akan menilainya bahwa ia memang kreatif 

dan tidak melakukan sesuatu secara rutin saja. Kreativitas 

menunjukkan bahwa apa yang akan dikerjakan oleh guru sekarang 

lebih baik dari yang telah dikerjakan sebelumnya. 

l) Guru sebagai emansipator 

Dengan kecerdikannya, guru mampu memahami potensi 

peserta didik, menghormati setiap insan, menyadari bahwa 

kebanyakan insan merupakan “budak” stagnasi kebudayaan. Guru 

mengetahu bahwa pengalaman, pengakuan, dan dorongan 

seringkali membebaskan peserta didik dari “self image” yang tidak 

menyenangkan, kebodohan dan dari perasaan tertolak dan rendah 

diri. Guru telah melaksanakan peran sebagai emancipator ketika 

peserta didik yang dicampakkan secara moril dan mengalami 

berbagai kesulitan dibangkitkan kembali menjadi pribadi yang 

percaya diri.  

m) Guru sebagai evaluator 

Evaluasi atau penilaian merupakan aspek pembelajaran 

yang paling kompleks, karena melibatkan banyak latar belakang 

dan hubungan, serta variabel lain yang mempunyai arti apabila 

berhubungan dengan kontens yang hampir tidak mungkin dapat 

dipisahkan dengan setiap segi penilaian. Teknik apapun yang 

dipilih, dan penilaian harus dilakukan dengan prosedur yang jelas, 

yang meliputi tiga tahap, yaitu persiapan, pelaksanaan, dan tindak 

lanjut. 

n) Guru sebagai kulminator 
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Guru adalah orang yang mengarahkan proses belajar secara 

bertahap dari awal hingga akhir (kulminasi). Dengan rancangannya, 

peserta didik akan melewati tahap kulminasi, suatu tahap yang 

memungkinkan peserta didik bisa mengetahui kemajuan 

belajarnya. Disini peran kulminator terpadu dengan peran sebagai 

evaluator. 

 Guru sejatinya adalah seorang pribadi yang harus serba bisa 

dan serba tahu. Guru harus mampu mentransferkan kebiasaan dan 

pengetahuan pada muridnya dengan cara yang sesuai dengan 

perkembangan dan potensi anak didik. Begitu banyak peran yang 

harus diemban oleh seorang guru. Peran yang begitu berat dipikul 

pundak guru hendaknya tidak menjadikan calon guru mundur dari 

tugas mulia tersebut. Peran tersebut harus menjadi tantangan dan 

motivasi bagi calon guru. Dia harus menyadari bahwa di masyarakat 

harus ada yang menjalani peran guru. Bila tidak, maka suatu 

masyarakat tidak akan terbangun dengan utuh. Penuh 

ketimpangan dan akhirnya masyarakat tersebut bergerak menuju 

kehancuran. 

4. Kompetensi Guru 

Dalam merumuskan kompetensi, Len Holmes dalam 

Suyanto & Asep Djihad (2013: 47) mendefinisikan “A competency 

is a description of something which a person who works in a given 

occupational area should be able to do. It is a description of an 

action, behavior or outcome which a person should be able to 

demonstrate.” Jadi seseorang baru disebut memiliki kompetensi 

jika ia dapat melakukan apa yang seharusnya dilakukan dengan 

baik. Begitu juga seorang guru, ia bisa dikatakan memiliki 

kompetensi mengajar jika guru yang bersangkutan mampu 

mengajar dengan baik bagi peserta didik yang diajarnya. 
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Kompetensi pada dasarnya, merupakan deskripsi tentang 

apa yang dapat dilakukan seseorang dalam bekerja, serta apa 

wujud dari pekerjaan tersebut yang dapat dilihat. Untuk dapat 

melakukan suatu pekerjaan, seseorang harus memiliki 

kemampuan dalam bentuk pengetahuan, sikap, dan keterampilan 

yang relevan dengan bidang pekerjaannya. Mengacu pada 

pengertian kompetensi di atas, kompetensi guru dapat dimaknai 

sebagai gambaran tentang apa yang harus dilakukan seseorang 

guru dalam melaksanakan pekerjaannya, baik berupa kegiatan, 

perilaku, maupun hasil yang dapat ditunjukkan dalam proses 

belajar mengajar. 

Wayan Maba, dkk (2018) mendefinisikan “Teacher 

competence can be interpreted as the unanimity of knowledge, 

skills, and attitudes that manifested in the ability and full 

responsibility in carrying out the educational task as an agent of 

learning and also an agent of change” yang berarti bahwa 

Kompetensi guru dapat diartikan sebagai seperangkat 

pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang diwujudkan dalam 

kemampuan dan tanggung jawab penuh dalam melaksanakan 

tugas pendidikan sebagai agen pembelajaran dan juga agen 

perubahan. 

Sekarang penilaian yang jujur ada dalam diri seorang guru. 

Apakah Anda sudah kompeten untuk menjadi seorang guru? 

Apakah Anda berpikir bahwa lulusan sarjana atau pasca sarjana 

sudah cukup siap untuk mengajar? Apakah kursus yang Anda ikuti 

selama ini dibutuhkan dalam mengajar dan mendukung 

kompetensi seorang guru? Untuk menjawab pertanyaan-

pertanyaan tersebut, guru harus memiliki cukup persiapan dalam 

menghadapi tantangan-tantangan dalam meningkatkan 

kompetensinya. Oleh karena itu, penting untuk terus menerus 

belajar. Pengembangan kompetensi menurut Hopkins (2010: 47) 
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berarti cara guru untuk menilai terus menerus dirinya sendiri 

dengan tetap membuka diri akan perubahan zaman yang terjadi. 

Pelajar dan budaya terus berubah. Itu yang harus dilakukan seorang 

guru. 

 Guru harus menyadari bahwa manusia adalah sosok yang 

mudah menerima perubahan. Dengan membuka diri untuk terus 

berkembang, guru akan menjadi orang yang kompeten dalam 

profesinya. Kompetensi sangat terkait dengan keterampilan dan 

kecerdasan kognitif. Karena itu agar keterampilan dan kecerdasan 

kognitif guru tetap terjaga kekiniannya, guru harus mengikuti 

berbagai lokakarya, kursus, dan berkarya. Selain kompetensi, 

kepercayaan diri juga sangat dibutuhkan. Baik kompetensi maupun 

kepercayaan diri merupakan dua hal yang sangat berkelindan. 

Kepercayaan diri adalah kemampuan afektif atau kualitas 

emosional. Biasanya, kepercayaan diri untuk belajar dan mau 

berubah serta mencoba ide-ide baru membuat manusia termasuk 

guru lebih kompeten dalam menggunakan kemampuan yang dia 

miliki. Oleh karena itu, yang lebih penting lagi ialah bagaimana 

keyakinan guru untuk bisa keluar dari peradigma lama dan 

mencoba sesuatu yang baru. 

 Empat jenis kompetensi guru sebagai berikut: 

a) Kompetensi Pedagogik 

Kompetensi pedagogik yang harus dikuasai guru meliputi 

pemahaman guru terhadap peserta didik, perancangan dan 

pelaksanaan pembelajaran, evaluasi hasil belajar, dan 

pengembangan peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai 

potensi yang dimilikinya. Secara rinci tiap subkompetensi 

dijabarkan menjadi indikator esensial sebagai berikut: 

1) Memahami peserta didik secara mendalam memiliki indikator 

esensial: memahami peserta didik dengan memanfaatkan 
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prinsip-prinsip perkembangan kognitif; memahami peserta didik 

dengan memanfaatkan prinsip-prinsip kepribadian; dan 

mengidentifikasi bekal ajar awal peserta didik; 

2) Merancang pembelajaran, termasuk memahami landasan 

pendidikan untuk kepentingan pembelajaran memiliki indikator 

esensial: memahami landasan kependidikan; menerapkan teori 

belajar dan pembelajaran; menentukan strategi pembelajaran 

berdasarkan karakteristik peserta didik; menetapkan 

kompetensi yang ingin dicapai; dan materi ajar; serta menyusun 

rancangan pembelajaran berdasarkan strategi yang dipilih; 

3) Melaksanakan pembelajaran memiliki indikator esensial: 

menata latar pembelajaran; dan melaksanakan pembelajaran 

yang kondusif; 

4) Merancang dan melaksanakan evaluasi pembelajaran memiliki 

indikator esensial: merancang dan melaksanakan evaluasi 

proses dan hasil belajar secara berkesinambungan dengan 

berbagai metode; menganalisis hasil evaluasi proses dan hasil 

belajar untuk menentukan tingkat ketuntasan belajar; dan 

memanfaatkan hasil penilaian pembelajaran untuk perbaikan 

kualitas program pembelajaran secara umum; 

5) Mengembangkan peserta didik untuk mengaktualisasikan 

berbagai potensinya, memiliki indikator esensial: memfasilitasi 

peserta didik untuk pengembangan berbagai potensi akademik; 

dan memfasilitasi peserta didik untuk mengembangkan 

berbagai potensi non-akademik. 

b) Kompetensi Kepribadian 

Hall & Lindzey dalam Suyanto & Asep Djihad (2013: 50) 

mendefinisikan kepribadian yaitu “The personality is not a series of 

biographical facts but something more general and enduring that is 
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inferred from the facts.” Definisi tersebut memperjelas konsep 

kepribadian yang abstrak yang karena bisa dirumuskan 

konstruknya lebih memiliki indikator empiric. Definisi tersebut 

menekankan bahwa teori kepribadian bukan sesederhana, namun 

sebuah rangkuman kejadian-kejadian. Implikasi dari kejadian 

pengertian tadi adalah bahwa kepribadian individu merupakan 

serangkaian kejadian, dan karakteristik dalam keseluruhan 

kehidupan dan merefleksikan elemen-elemen tingkah laku yang 

bertahan lama, berulang-ulang, dan unik. 

 Oleh karena itu, kompetensi kepribadian bagi guru 

merupakan kemampuan personal yang mencerminkan kepribadian 

yang mantap, stabil, dewasa, arif, berakhlak mulia, dan berwibawa, 

dan kemudian dapat menjadi teladan bagi peserta didik. Secara 

rinci subkompetensi kepribadian terdiri dari: 

1) Kepribadian yang mantap dan stabil memiliki indikator esensial 

yakni bertindak sesuai dengan norma hukum; bertindak sesuai 

dengan norma sosial; bangga sebagai guru yang professional; 

dan memiliki konsistensi dalam bertindak sesuai dengan norma 

yang berlaku dalam kehidupan; 

2) Kepribadian yang dewasa memiliki indikator esensial yakni 

menampilkan kemandirian dalam bertindak sebagai pendidik 

dan memiliki etos kerja yang tinggi; 

3) Kepribadian yang arif memiliki indikator esensial yakni 

menampilkan tindakan yang didasarkan pada kemanfaatan 

peserta didik, sekolah, dan masyarakat serta menunjukkan 

keterbukaan dalam berpikir dan bertindak; 

4) Akhlak mulia dan dapat menjadi teladan memiliki indikator 

esensial yakni bertindak sesuai dengan norma agama, iman dan 

taqwa, jujur; ikhlas, suka menolong, dan memiliki perilaku yang 

pantas diteladani peserta didik; 
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5) Kepribadian yang berwibawa memiliki indikator esensial yakni 

memiliki perilaku yang berpengaruh positif terhadap peserta 

didik dan memiliki perilaku yang disegani. 

c) Kompetensi Sosial 

Kompetensi sosial merupakan kemampuan yang harus 

dimiliki guru untuk berkomunikasi dan bergaul secar efektif dengan 

peserta didik, sesama pendidik, tenaga kependidikan, orang 

tua/wali peserta didik, dan masyarakat sekitar. Kompetensi ini 

memiliki subkompetensi dengan indikator esensial sebagai berikut: 

1) Mampu berkomunikasi dan bergaul secara efektif dengan 

peserta didik memiliki indikator esensial yakni berkomunikasi 

secara efektif dengan peserta didik; guru bisa memahami 

keinginan dan harapan siswa; 

2) Mampu berkomunikasi dan bergaul secara efektif dengan 

sesama pendidik dan tenaga kependidikan; misalnya bisa 

berdiskusi tentang masalah-masalah yang dihadapi anak didik 

serta solusinya; 

3) Mampu berkomunikasi dan bergaul secara efektif dengan orang 

tua/wali peserta didik dan masyarakat sekitar. Contohnya guru 

bisa memberikan informasi tentang bakat, minat, dan 

kemampuan peserta didik kepada orang tua peserta didik. 

d) Kompetensi Profesional 

Kompetensi professional merupakan penguasaan materi 

pembelajaran secara luas dan mendalam yang harus dikuasai guru 

mencakup penguasaan materi kurikulum mata pelajaran di sekolah 

dan substansi keilmuan yang menaungi materinya, serta 

penguasaan terhadap struktur dan metodologi keilmuannya. Setiap 

kubkompetensi tersebut memiliki indikator esensial sebagai 

berikut: 
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1) Menguasai substansi keilmuan yang terkait dengan bidang studi. 

Hal ini berarti guru harus memahami materi ajar yang ada dalam 

kurikulum sekolah; memahami struktur; konsep dan metode 

keilmuan yang menaungi dan koheren dengan materi ajar; 

memahami hubungan konsep antar mata pelajaran terkait; dan 

menerapkan konsep-konsep keilmuan dalam proses belajar 

mengajar; 

2) Menguasai struktur dan metode keilmuan memiliki implikasi 

bahwa guru harus menguasai langkah-langkah penelitian dan 

kajian kritis untuk memperdalam pengetahuan/materi bidang 

studi. 

Keseluruhan kompetensi guru dalam praktiknya merupakan 

satu kesatuan yang utuh. Pemilahan menjadi empat ini, semata-

mata untuk kemudahan memahaminya. Beberapa ahli mengatakan 

bahwa istilah kompetensi professional merupakan “payung”, 

karena telah mencakup semua kompetensi lainnya, sedangkan 

penguasaan materi ajar secara luas dan mendalam lebih tepat 

disebut dengan penguasaan sumber bahan ajar atau sering disebut 

bidang studi keahlian. Hal ini mengacu pada pandangan yang 

menyebutkan bahwa sebagai guru yang berkompetensi harus 

memiliki: 

1) Pemahaman terhadap karateristik peserta didik; 

2) Penguasaan bidang studi, baik dari sisi keilmuan maupun 

kependidikan; 

3) Kemampuan penyelenggaraan pembelajaran yang mendidik; 

dan 

4) Kemamuan dan kemampuan mengembangkan profesionalitas 

dan kepribadian secara berkelanjutan. 
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Meriam dalam Suyanto & Asep Djihad (2013: 52) 

menyarankan bahwa kompetensi professional yang harus dimiliki 

oleh guru sebagai berikut: 

1) Memahami motivasi para siswa; 

2) Memahami kebutuhan belajar siswa; 

3) Memiliki kemampuan yang cukup tentang teori dan praktik; 

4) Mengetahui kebutuhan masyarakat pada pengguna pendidikan; 

5) Mampu menggunakan beragam metode dan teknik 

pembelajaran; 

6) Memiliki keterampilan mendengar dan berkomunikasi (lisan dan 

tulisan); 

7) Mengetahui bagaimana menggunakan materi yang diajarkan 

dalam praktik kehidupan nyata; 

8) Memiliki pandangan yang terbuka untuk memperkenankan 

siswa mengembangkan minatnya masing-masing; 

9) Memiliki keinginan untuk terus memperkaya pengetahuannya 

dan melanjutkan studinya; 

10) Memiliki kemampuan untuk melakukan evaluasi suatu program 

pembelajaran. 

Teacher competence (the extent to which a teacher has the 

knowledge and skills). The component includes that which in more 

general terms is called teaching skills, i.e. the ability to organize and 

teach in interesting and flexible ways, using good teaching methods. 

Although students’ selfconfidence and self-conceptions are 

dependent on many background conditions as well as on earlier 

school experiences, our understanding is that high teacher 

competence can lead to positive individual student development. 
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Conversely, an incompetent teacher can adversely affect students’ 

attitudes to learning and lower their self-conceptions. Another 

assumption is that the more positive students’ attitudes to schooling 

and teacher competence are, the less likely they are to display 

aggressive behavior (Feryal, 2010). 

Kompetensi guru (sejauh mana seorang guru memiliki 

pengetahuan dan keterampilan). Komponen tersebut meliputi apa 

yang dalam istilah lebih umum disebut keterampilan mengajar, 

yaitu kemampuan mengorganisasikan dan mengajar dengan cara 

yang menarik dan fleksibel, menggunakan metode pengajaran yang 

baik. Meskipun kepercayaan diri dan konsepsi diri siswa bergantung 

pada banyak kondisi latar belakang dan juga sebelumnya 

pengalaman sekolah, pemahaman kami adalah bahwa kompetensi 

guru yang tinggi dapat mengarah pada pengembangan individu 

siswa yang positif. Sebaliknya, seorang guru yang tidak kompeten 

dapat mempengaruhi sikap siswa untuk belajar dan menurunkan 

konsep diri mereka. Asumsi lain adalah bahwa semakin positif sikap 

siswa terhadap sekolah dan kompetensi guru, semakin kecil 

kemungkinan mereka untuk menampilkan perilaku agresif. 

5. Kode Etik Profesi Guru 

Secara etimologis kode etik berarti pola aturan, tata cara 

pedoman etis dalam melakukan suatu kegiatan atau pekerjaan. 

Kode etik merupakan pola aturan sebagai pedoman berperilaku. 

Etis berarti sesuai dengan nilai-nilai dan norma yang dianut oleh 

sekelompok orang atau masyarakat tertentu. Buchari Alma, dkk., 

(2010: 175) menyatakan bahwa kode etik berfungsi antara lain 

sebagai berikut: 

a) Agar memiliki pedoman dan arah yang jelas dalam 

melaksanakan tugasnya sehingga terhindar dari penyimpangan 

profesi. 
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b) Agar guru bertanggung jawab pada profesinya. 

c) Agar prosesi guru terhindar dari perpecahan dan pertentangan 

internal. 

d) Agar guru mampu meningkatkan kualitas dan kinerja 

masyarakat sehingga jasa profesi guru diakui oleh masyarakat 

sebagai profesi yang membantu dalam mencerahkan masalah 

dan mengembangkan diri. 

e) Agar profesi guru terhindar dari campur tangan profesi lain dan 

pemerintah secara kurang profesional. 

Guru harus diberdayakan. Lebih utama lagi, guru harus 

mampu memberdayakan diri dipandu oleh kode etik dan etika kerja 

tertentu. Jadi, keutamaannya adalah guru itu sendirilah yang harus 

memberdayakan diri. Guru madani adalah mereka yang mampu 

melakukan prakarsa pemberdayaan diri (self empowering), tanpa 

menafikan inisiatif struktural, meskti tidak tergantung padanya. 

Pemberdayaan profesi guru diselenggarakan melalui 

pengembangan diri yang dilakukan secara demokratis, berkeadilan, 

tidak diskriminatif, dan berkelanjutan dalam menjunjung tinggi hak 

asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural, kemajemukan 

bangsa, dan kode etik profesi. Kode etik merupakan norma dan 

asas yang disepakati dan diterima oleh guru-guru Indonesia sebagai 

pedoman sikap dan perilaku dalam melaksanakan tugas profesi 

sebagai pendidik, anggota masyarakat, dan warga negara. 

Pedoman sikap dan perilaku dimaksud adalah nilai-nilai moral yang 

membedakan perilaku guru yang baik dan buruk, yang boleh dan 

tidak boleh dilaksanakan selama menunaikan tugas-tugas 

profesionalnya untuk mendidik, mengajar, membimbing, 

mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik, 

serta pergaulan sehari-hari di dalam dan di luar sekolah. 
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Sebagai pedoman sikap dan perilaku kode etik ini bertujuan 

menempatkan guru sebagai profesi terhormat, mulia, dan 

bermartabat yang dilindungi undang-undang. Kode etik dimaksud 

berfungsi sebagai seperangkat prinsip dan norma moral yang 

melandasi pekasanaan tugas dan layanan profesional guru dalam 

hubungannya dengan peserta didik, orang tua/wali siswa, sekolah 

dan rekan seprofesi, organisasi profesi, dan pemerintah sesuai 

dengan nilai-nilai agama, pendidikan, sosial, etika, dan 

kemanusiaan. Istilah norma di sini bermakna sesuatu yang baik 

atau buruk dilihat dari persepsi komunitas penyandang profesi atau 

masyarakat pada umumnya. 

Sherpa (2018) mengemukakan bahwa: 

“The professional code of ethics for teachers is purposely 

designed to protect the rights of the students, all the students. It 

becomes crucial and important for the teachers to understand their 

work ethics and values before entering in teaching profession. As a 

teacher, they have a huge role to play in the entire teaching learning 

process. They should be active in the educational process and 

encourage and reinforce the students be converted into active 

learners by using different strategies and techniques. It is also 

important for teachers to understand the individual differences, 

intellectual level, interest and aptitudes of the learners. They should 

also emphasize on proving freedom to all the students so that they 

can express their problems, feeling and emotions without any fear. 

Therefore, to put in nutshell, professional code of ethics plays a 

pivotal role in developing the personality and behaviour of the 

teachers. It will facilitate and guide the teachers towards successful 

and meaningful teaching. If the teachers properly implements the 

code of ethics in the teaching profession, it unquestionably fosters 

the development of school, chidren, society, community and nation 

as a whole”. 
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Pernyataan di atas mengandung arti bahwa kode etik 

profesi guru sengaja dirancang untuk melindungi hak-hak seluruh 

peserta didik. Sangat penting bagi guru untuk memahami etika dan 

nilai-nilai kerjanya sebelum memasuki profesi guru. Sebagai 

seorang guru, mereka memiliki peran yang sangat besar dalam 

keseluruhan proses belajar mengajar. Mereka harus aktif dalam 

proses pendidikan dan mendorong serta memperkuat peserta didik 

untuk diubah menjadi pembelajar aktif dengan menggunakan 

strategi dan teknik yang berbeda. Penting juga bagi guru untuk 

memahami perbedaan individu, tingkat intelektual, minat dan bakat 

peserta didik. Mereka juga harus menekankan pemberian 

kebebasan kepada seluruh peserta didik sehingga mereka dapat 

mengekspresikan masalah, perasaan dan emosi mereka tanpa rasa 

takut. Oleh karena itu, singkatnya, kode etik profesi memainkan 

peran penting dalam mengembangkan kepribadian dan perilaku 

guru. Ini akan memfasilitasi dan membimbing guru menuju 

pengajaran yang sukses dan bermakna. Jika guru benar-benar 

menerapkan kode etik dalam profesi guru, tidak diragukan lagi akan 

membantu perkembangan sekolah, anak, masyarakat, masyarakat 

dan bangsa secara keseluruhan. 

 Guru Indonesia menyadari bahwa pendidikan merupakan 

salah satu bentuk pengabdian kepada Tuhan Yang Maha Esa, 

bangsa, dan tanah air, serta kemanusiaan pada umumnya. Guru 

Indonesia yang memiliki jiwa Pancasila dan Undang-Undang Dasar 

1945 merasa turut bertanggung jawab atas terwujudnya cita-cita 

Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia 17 Agustus 1945. 

Oleh karena itu, guru Indonesia terpanggil untuk menunaikan 

karyanya sebagai guru dengan berpedoman pada dasar-dasar 

sebagai berikut: 

a) Guru berbakti membimbing peserta didik seutuhnya untuk 

membentuk manusia Indonesia yang berjiwa Pancasila. 
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b) Guru memiliki kejujuran profesional dalam menerapkan 

kurikulum sesuai dengan kebutuhan peserta didik masing-

masing. 

c) Guru mengadakan komunikasi terutama dalam memperoleh 

informasi tentang peserta didik, tetapi menghindarkan diri dari 

segala bentuk penyalahgunaan. 

d) Guru menciptakan suasana kehidupan sekolah dan memelihara 

hubungan dengan orang tua peserta didik sebaiknya-baiknya. 

e) Guru memelihara hubungan baik dengan masyarakat di sekitar 

sekolah maupun masyarakat yang lebih luas untuk kepentingan 

pendidikan. 

f) Guru secara perseorangan atau bersama-sama berusaha 

mengembangkan dan meningkatkan mutu profesinya. 

g) Guru menciptakan dan memelihara hubungan antara sesama 

guru baik di lingkungan kerja maupun di luar lingkungan kerja. 

h) Guru secara bersama memelihara, membina, dan meningkatkan 

mutu organisasi guru profesional sebagai sarana 

pengabdiannya. 

i) Guru melaksanakan segala ketentuan yang dikeluarkan 

pemerintah dalam bidang pendidikan. 

Kode etik guru Indonesia atau KEGI apabila diterapkan 

secara konsisten akan memberikan dampak positif bagi kemajuan 

pendidikan di Indonesia. KEGI memuat norma dan asas yang 

dijadikan sebagai pedoman sikap dan perilaku guru dalam 

menunaikan tugas profesi sebagai pendidik, anggota masyarakat, 

dan warga negara yang bertujuan menempatkan guru sebagai 

profesi terhormat, mulia, dan bermartabat yang dilindungi Undang-

Undang. Selain itu, KEGI juga berfungsi sebagai seperangkat prinsip 

dan norma moral yang melandasi pelaksanaan tugas dan 

pelayanan profesionalisme guru melalui tujuh nilai operasional 

kode etik guru dalam hubungannya dengan peserta didik, orang 
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tua/wali peserta didik, masyarakat, sekolah dan rekan sejawat, 

profesi, organisasi profesinya, dan pemerintah yang didasari nilai 

agama dan Pancasila. Berikut disajikan substansi esensial dari 

Kode Etik Guru Indonesia (KEGI). 

a) Hubungan Guru dengan Peserta Didik 

1) Guru berperilaku secara profesional dalam melaksanakan 

tugas mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, 

melatih, menilai, serta mengevaluasi proses dan hasil 

pembelajaran. 

2) Guru membimbing peserta didik untuk memahami, 

menghayati, dan mengamalkan hak-hak dan kewajibannya 

sebagai individu, warga sekolah, dan anggota masyarakat. 

3) Guru mengakui bahwa setiap peserta didik memiliki 

karakteristik secara individual dan masing-masingnya 

berhak atas layanan pembelajaran. 

4) Guru menghimpun informasi tentang peserta didik dan 

menggunakannya untuk kepentingan proses kependidikan. 

5) Guru secara perseorangan atau bersama-sama secara terus-

menerus harus berusaha menciptakan, memelihara, dan 

mengembangkan suasana sekolah yang menyenangkan 

sebagai lingkungan belajar yang efektif dan efisien bagi 

peserta didik. 

6) Guru menjalin hubungan dengan peserta didik yang 

dilandasi rasa kasih sayang dan menghindarkan diri dari 

tindak kekerasan fisik yang di luar batas kaidah pendidikan. 

7) Guru berusaha secara manusiawi untuk mencegah setiap 

gangguan yang dapat mempengaruhi perkembangan negatif 

bagi peserta didik. 

8) Guru secara langsung mencurahkan usaha-usaha 

profesionalnya untuk membantu peserta didik dalam 
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mengembangkan keseluruhan kepribadiannya, termasuk 

kemampuannya untuk berkarya. 

9) Guru menjunjung tinggi harga diri, integritas, dan tidak 

sekali-kali merendahkan martabat peserta didiknya. 

10) Guru bertindak dan memandang semua tindakan peserta 

didiknya secara adil. 

11) Guru berperilaku taat asas kepada hukum dan menjunjung 

tinggi kebutuhan dan hak-hak peserta didiknya. 

12) Guru terpanggil hati nurani dan moralnya untuk secara tekun 

dan penuh perhatian bagi pertumbuhan dan perkembangan 

peserta didiknya. 

13) Guru membuat usaha-usaha yang rasional untuk melindungi 

peserta didiknya dari kondisi-kondisi yang menghambat 

proses belajar, menimbulkan gangguan kesehatan, dan 

keamanan. 

14) Guru tidak boleh membuka rahasia pribadi peserta didiknya 

untuk alasan-alasan yang tidak ada kaitannya dengan 

kepentingan pendidikan, hukum, kesehatan, dan 

kemanusiaan. 

15) Guru tidak boleh menggunakan hubungan dan tindakan 

profesionalnya kepada peserta didik dengan cara-cara yang 

melanggar norma sosial, kebudayaan, moral, dan agama. 

16) Guru tidak boleh menggunakan hubungan dan tindakan 

profesional dengan peserta didiknya untuk memperoleh 

keuntungan-keuntungan pribadi. 

b) Hubungan Guru dengan Orang Tua/Wali Peserta Didik 

1) Guru berusaha membina hubungan kerja sama yang efektif 

dan efisien dengan orang tua/wali peserta didik dalam 

melaksanakan proses pendidikan. 

2) Guru memberikan informasi kepada orang tua/wali peserta 

didik secara jujur dan objektif mengenai perkembangan 

peserta didik. 
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3) Guru merahasiakan informasi setiap peserta didik kepada 

orang lain yang bukan orang tua/walinya. 

4) Guru memotivasi orang tua/wali peserta didik untuk 

beradaptasi dan berpartisipasi dalam memajukan dan 

meningkatkan kualitas pendidikan. 

5) Guru berkomunikasi secara baik dengan orang tua/wali 

peserta didik mengenai kondisi dan kemajuan peserta didik 

dan proses kependidikan pada umumnya. 

6) Guru menjunjung tinggi hak orang tua/wali peserta didik 

untuk berkonsultasi dengannya berkaitan dengan 

kesejahteraan, kemajuan, dan cita-cita anak atau anak-anak 

akan pendidikan. 

7) Guru tidak boleh melakukan hubungan dan tindakan 

profesional dengan orang tua/wali peserta didik untuk 

memperoleh keuntungan-keuntungan pribadi. 

c) Hubungan Guru dengan Masyarakat 

1) Guru menjalin komunikasi dan kerja sama yang harmonis, 

efektif, dan efisien dengan masyarakat untuk memajukan 

dan mengembangkan pendidikan. 

2) Guru mengakomodasikan aspirasi masyarakat dalam 

mengembangkan dan meningkatkan kualitas pendidikan 

dan pembelajaran. 

3) Guru peka terhadap perubahan-perubahan yang terjadi 

dalam masyarakat. 

4) Guru bekerja sama secara arif dengan masyarakat untuk 

meningkatkan prestise dan martabat profesinya. 

5) Guru melakukan semua usaha untuk secara bersama-sama 

dengan masyarakat berperan aktif dalam pendidikan dan 

meningkatkan kesejahteraan peserta didiknya. 

6) Guru memberikan pandangan profesional, menjunjung tinggi 

nilai-nilai agama, hukum, moral, dan kemanusiaan dalam 

berhubungan dengan masyarakat. 
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7) Guru tidak boleh membocorkan rahasia sejawat dan peserta 

didiknya kepada masyarakat. 

8) Guru tidak boleh menampilkan diri secara ekslusif dalam 

kehidupan bermasyarakat. 

d) Hubungan Guru dengan Sekolah dan Rekan Sejawat 

1) Guru memelihara dan meningkatkan kinerja, prestasi, dan 

reputasi sekolah. 

2) Guru memotivasi diri dan rekan sejawat secara aktif dan 

kreatif. 

3) Guru menciptakan suasana sekolah yang kondusif. 

4) Guru menciptakan suasana kekeluargaan di dalam dan di 

luar sekolah. 

5) Guru menghormati rekan sejawat. 

6) Guru saling membimbing antar sesama rekan sejawat. 

7) Guru menjunjung tinggi martabat profesionalisme dan 

hubungan kesejawatan dengan standard an kearifan 

profesional. 

8) Guru dengan berbagai cara harus membantu rekan-rekan 

juniornya untuk tumbuh secara profesional dan memilih 

jenis pelatihan yang relevan dengan tuntutan 

profesionalitasnya. 

9) Guru menerima otoritas kolega seniornya untuk 

mengekspresikan pendapat-pendapat profesinal berkaitan 

dengan tugas-tugas pendidikan dan pembelajaran. 

10) Guru membasiskan diri pada nilai-nilai agama, moral, dan 

kemanusiaan dalam setiap tindakan profesional dengan 

sejawat. 

11) Guru memiliki beban moral untuk bersama-sama dengan 

sejawat meningkatkan keefektifan pribadi sebagai guru 

dalam menjalankan tugas-tugas profesional pendidikan dan 

pembelajaran. 
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12) Guru mengoreksi tindakan-tindakan sejawat yang 

menyimpang dari kaidah-kaidah agama, moral, 

kemanusiaan, dan martabat profesionalnya. 

13) Guru tidak boleh mengeluarkan pernyataan-pernyataan 

keliru berkaitan dengan kualifikasi dan kompetensi sejawat 

atau calon sejawat. 

14) Guru tidak boleh melakukan tindakan dan mengeluarkan 

pendapat yang akan merendahkan martabat pribadi dan 

profesional sejawatnya. 

15) Guru tidak boleh mengoreksi tindakan-tindakan profesional 

sejawatnya atas dasar pendapat siswa atau masyarakat 

yang tidak dapat dipertanggung jawabkan kebenarannya. 

16) Guru tidak boleh membuka rahasia pribadi sejawat kecuali 

untuk pertimbangan-pertimbangan yang dapat dilegalkan 

secara hukum. 

17) Guru tidak boleh menciptakan kondisi atau bertindak yang 

langsung atau tidak langsung akan memunculkan konflik 

dengan sejawat. 

e) Hubungan Guru dengan Profesi 

1) Guru menjunjung tinggi jabatan guru sebagai sebuah profesi. 

2) Guru berusaha mengembangkan dan memajukan disiplin 

ilmu pendidikan dan bidang studi yang diajarkan. 

3) Guru terus menerus meningkatkan kompetensinya. 

4) Guru menjunjung tinggi tindakan dan pertimbangan pribadi 

dalam menjalankan tugas-tugas profesional dan 

bertanggung jawab atas konsekuensinya. 

5) Guru menerima tugas-tugas sebagai suatu bentuk tanggung 

jawab, inisiatif individual, dan integritas dalam tindakan-

tindakan profesional lainnya. 

6) Guru tidak boleh melakukan tindakan dan mengeluarkan 

pendapat yang akan merendahkan martabat profesionalnya. 
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7) Guru tidak boleh menerima janji, pemberian, dan pujian yang 

dapat mempengaruhi keputusan atau tindakan-tindakan 

profesionalnya. 

8) Guru tidak boleh mengeluarkan pendapat dengan maksud 

menghindari tugas-tugas dan tanggung jawab yang muncul 

akibat kebijakan baru di bidang pendidikan dan 

pembelajaran. 

f) Hubungan Guru dengan Organisasi Profesinya 

1) Guru menjadi anggota organisasi profesi guru dan berperan 

serta secara aktif dalam melaksanakan program-program 

organisasi bagi kepentingan kependidikan. 

2) Guru memantapkan dan memajukan organisasi profesi guru 

yang memberikan manfaat bagi kepentingan kependidikan. 

3) Guru aktif mengembangkan organisasi profesi guru agar 

menjadi pusat informasi dan komunikasi pendidikan untuk 

kepentingan guru dan masyarakat. 

4) Guru menjunjung tinggi tindakan dan pertimbangan pribadi 

dalam menjalankan tugas-tugas organisasi profesi dan 

bertanggung jawab atas konsekuensinya. 

5) Guru menerima tugas-tugas organisasi profesi sebagai suatu 

bentuk tanggung jawab, inisiatif individual, dan integritas 

dalam tindakan-tindakan profesional lainnya. 

6) Guru tidak boleh melakukan tindakan dan mengeluarkan 

pendapat yang dapat merendahkan martabat dan eksistensi 

organisasi profesinya. 

7) Guru tidak boleh mengeluarkan pendapat dan bersaksi 

palsu untuk memperoleh keuntungan pribadi dari organisasi 

profesinya. 

8) Guru tidak boleh menyatakan keluar dari keanggotaan 

sebagai organisasi profesi tanpa alasan yang dapat 

dipertanggung jawabkan. 

g) Hubungan Guru dengan Pemerintah 
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1) Guru memiliki komitmen kuat untuk melaksanakan program 

pembangunan bidang pendidikan sebagaimana ditetapkan 

dalam UUD 1945, UU tentang Sistem Pendidikan Nasional, 

Undang-Undang tentang Guru dan Dosen, dan ketentuan 

perundang-undangan lainnya. 

2) Guru membantu program pemerintah untuk mencerdaskan 

kehidupan berbudaya. 

3) Guru berusaha menciptakan, memelihara, dan 

meningkatkan rasa persatuan dan kesatuan dalam 

kehidupan berbangsa dan bernegara berdasarkan Pancasila 

dan UUD 1945. 

4) Guru tidak boleh menghindari kewajiban yang dibebankan 

oleh pemerintah atau satuan pendidikan untuk kemajuan 

pendidikan dan pembelajaran. 

5) Guru tidak boleh melakukan tindakan pribadi atau 

kedinasan yang berakibat pada kerugian negara. 
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BAB IV 

ORGANISASI PROFESI KEGURUAN 

 

 

 

1. Pengertian Organisasi Profesi Guru 

Organisasi profesi guru berasal dari tiga kata, yaitu 

organisasi, profesi, dan guru. Ada banyak pendapat yang 

mengemukakan pengertian dari organisasi antara lain sebagai 

berikut: 

a) Menurut Stoner (Iswadi, 2020), organisasi adalah suatu pola 

hubungan-hubungan yang melalui orang-orang di bawah 

pengarahan manajer untuk mengejar tujuan bersama. 

b) Menurut James D. Mooney (Iswadi, 2020), organisasi adalah 

bentuk setiap perserikatan manusia untuk mencapai tujuan 

bersama. 

c) Menurut Chester I. Bernard (Iswadi, 2020), organisasi 

merupakan suatu sistem aktivitas kerja sama yang dilakukan 

oleh dua orang atau lebih. 

Organisasi juga terbagi menjadi dua bagian yaitu organisasi 

formal dan organisasi non-formal. Organisasi formal adalah 

kumpulan dari dua orang atau lebih yang mengikatkan diri dengan 

satu tujuan bersama secara sadar serta dengan hubungan kerja 

yang rasional. Contoh: perseroan terbatas, sekolah, negara, dan lain 

sebagainya. Organisasi informal adalah kumpulan dari dua orang 
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atau lebih yang terlibat pada suatu aktivitas serta tujuan bersama 

yang tidak disadari. Contoh: arisan ibu-ibu sekampung, belajar 

bersama anak-anak SD, kemping ke gunung bersama teman-

teman, dan lain sebagainya. 

Sedangkan profesi adalah jabatan atau pekerjaan yang 

menuntut keahlian seseorang dan didapat melalui adanya proses 

pendidikan. Guru adalah pendidik dengan tugas utamanya 

mendidik, mengajar, membimbing, melatih, dan mengevaluasi. Dari 

kata organisasi profesi dapat diartikan sebagai organisasi yang 

anggotanya adalah para praktisi yang menetapkan diri mereka 

sebagai profesi dan bergabung bersama untuk melaksanakan 

fungsi-fungsi sosial yang tidak dapat mereka laksanakan dalam 

kapasitas mereka sebagai individu. Adapun organisasi profesi guru 

sendiri adalah suatu wadah perkumpulan orang-orang yang 

memiliki suatu keahlian khusus dalam mendidik. 

Organisasi profesi guru merupakan perwujudan pekerjaan 

guru sebagai suatu profesi. Sebab salah satu ciri profesi adalah 

memiliki organisasi profesi. Dengan membentuk organisasi profesi, 

guru menegaskan pekerjaannya sebagai profesi. Untuk itu, di 

Indonesia guru diwajibkan menjadi anggota organisasi profesi guru. 

Kewajiban tersebut merupakan amanat Undang-Undang Guru dan 

Dosen (Pasal 41 ayat 3). Hal tersebut juga ditegaskan oleh Presiden 

Republik Indonesia dalam amanat tertulisnya yang dibacakan oleh 

Menko PMK, Puan Maharani pada puncak peringatan HUT ke-70 

PGRI, 13 Desember 2015. Dengan organisasi profesi, maka 

perjuangan guru menjadi lebih efektif dan efisien. Bahkan Presiden 

RI mengharapkan agar organisasi profesi membantu guru untuk 

melaksanakan kode etik guru, dan jika ada guru yang melanggar 

kode etik, organisasi profesi wajib menjatuhkan sanksi yang jelas 

dan tegas (http://poskotanews.com). 

http://poskotanews.com/


 

80  

Apakah sesungguhnya organisasi profesi guru itu? 

Organisasi profesi guru adalah perkumpulan yang berbadan hukum 

yang didirikan dan diurus oleh guru untuk mengembangkan 

profesionalismenya (UU 14/ 2005, pasal 1 ayat 13). Definisi 

tersebut mengandung beberapa pengertian. Pertama, organisasi 

profesi guru adalah perkumpulan berbadan hukum. Hal ini 

mengandung pengertian bahwa organisasi profesi guru merupakan 

organisasi yang legal. Legalitasnya ditandai dengan terdaftarnya 

organisasi tersebut pada Departemen Hukum dan HAM serta 

disahkan melalui Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM. 

Dengan demikian organisasi profesi guru merupakan suatu 

perkumpulan yang mendapat legitimasi dari pemerintah. 

Kedua, organisasi profesi guru merupakan perkumpulan 

yang didirikan dan diurus oleh guru. Ini berarti organisasi tersebut 

lahir atas inisiatif dan kehendak guru untuk bersatu 

memperjuangkan kepentingan mereka sendiri. Guru harus memiliki 

organisasi profesi sebagai wadah perjuangan dan pengembangan 

profesionalismenya. Untuk itu, organisasi profesi guru diurus guru 

sendiri. Gurulah yang memahami kebutuhan dan persoalan mereka 

sendiri. Orang yang bukan guru tidak memiliki kapasitas dan 

kapabilitas untuk mengurus organisasi profesi guru. 

Ketiga, tujuan pembentukan organisasi profesi guru adalah 

untuk mengembangkan profesionalitas guru. Wadah ini didirikan 

oleh guru untuk kepentingan guru itu sendiri. Kepentingan guru 

yang paling utama adalah profesionlitasnya. Organisasi ini harus 

memastikan para guru melaksanakan tugasnya secar profesional. 

Senada dengan itu, pada pasal 41 ayat 2 Undang-Undang Nomor 

14 tahun 2005 tentang guru dan dosen dinyatakan bahwa 

organisasi profesi guru berfungsi untuk memajukan profesi, 

meningkatkan kompetensi, karir, wawasan kependidikan, 

perlindungan profesi, kesejahteraan, dan pengabdian kepada 
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masyarakat. Untuk itu, para guru difasilitasi dalam berbagai 

pendidikan dan pelatihan, baik di tingkat lokal, nasional, maupun 

internasional. Organisasi profesi guru juga mesti memberikan 

pendampingan dan menyediakan wahana publikasi karya ilmiah 

dan inovatif para guru. Organisasi profesi guru diharapkan menjadi 

mitra pemerintah untuk mengembangkan profesionalitas guru. 

2. Motif Dasar Pembentukan Organisasi Profesi Guru 

Organisasi profesi guru lahir dengan beragam motif, baik itu 

karena motif politik, ekonomi, sosial, dan kultural. Organisasi 

profesi guru sebagai suatu perkumpulan tentu saja dapat menjadi 

alat perjuangan politik demi tercapainya cita-cita pendidikan untuk 

mencerdaskan kehidupan bangsa. Melalui organisasi ini pula para 

guru dapat memperjuangkan penuntasan persoalan-persoalan 

pendidikan, baik dalam skala lokal maupun nasional. Para guru 

dapat menyampaikan aspirasi mereka agar keputusan-keputusan 

politik juga berpihak pada kepentingan pendidikan. 

Motif ekonomi organisasi profesi guru lebih ditekankan 

pada masalah kesejahteraan guru. Kesejahteraan tentu 

merupakan salah satu variabel penting yang menentukan kinerja 

guru. Ketika kebutuhan harian guru tidak tercukupi, kinerjanya pasti 

rendah. Sebaliknya, jika kebutuhan guru terpenuhi, kinerjanya akan 

lebih baik. Perlu dipahami pula umumnya manusia tidak pernah 

puas dengan apa yang dimiliki, termasuk guru. Itulah sebabnya 

masih ada banyak guru yang memiliki usaha sampingan untuk 

menambah pendapatannya. Payong (2011: 89) mengemukakan 

bahwa penelitian PMPTK yang difasilitasi oleh Bank Dunia terhadap 

guru-guru SD dan SMP yang telah disertifikasi di antaranya 

menemukan bahwa 24% guru masih memberikan les privat, 20% 

tetap berwiraswasta, dan 38% masih bekerja seperti petani. 

Padahal tunjangan sertifikasi juga berdampak pada peningkatan 

kesejahteraan guru, kendatipun bukan itu tujuan utamanya. 
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Tunjangan sertifikasi mestinya membantu guru dalam 

meningkatkan profesionalitasnya. Misalnya, untuk pengadaan 

laptop, buku, majalah, jurnal, atau fasilitas internet. Kesejahteraan 

guru merupakan hal yang fundamental, namun juga diharapkan 

agar guru memiliki spirit kesederhanaan. Dengan begitu, ia akan 

merasa cukup dengan apa yang dimilikinya. 

Organisasi profesi guru juga lahir karena motif sosial, yakni 

sebagai wadah silaturahmi antarpara guru, baik karena latar 

belakang bidang keahlian yang sama, kewilayahan, suku bangsa, 

maupun agama. Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP) untuk 

guru SMP dan SMA dan Kelompok Kerja Guru (KKG) untuk guru SD, 

misalnya merupakan contoh organisasi profesi guru yang lahir 

karena bidang keahlian yang sama. Perkumpulan yang bercorak 

primordial atas dasar kewilayahan, suku, dan agama, juga 

merupakan wadah bagi guru untuk berbagi pengalaman, informasi, 

ilmu, dan keterampilan di antara mereka. Di samping itu, organisasi 

profesi guru merupakan wadah bagi para guru untuk mengabdikan 

diri mereka demi kepentingan masyarakat. Pengabdian secara 

kolaboratif tentu jauh lebih optimal daripada bila dilakukan secara 

individual. 

Dari segi kultural, lahirnya organisasi profesi guru 

merupakan manifestasi kehidupan guru baik secara individu 

maupun kelompok. Di dalam organisasi masing-masing guru akan 

berbagi nilai dan keyakinan dengan sejawat. Nilai dan keyakinan 

yang sama akan bertumbuh dan berkembang menjadi norma yang 

mengatur dan mengikat perilaku dan tutur kata guru dalam 

melaksanakan tugas profesinya maupun dalam pergaulan hidup 

dengan sejawat dan di tengah masyarakat. Oleh karena itu, setiap 

tindakan dan tuturan guru merupakan pancaran nilai yang mestinya 

menjadi citra guru itu sendiri. 
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3. Sejarah Organisasi Profesi Guru: Konteks Dunia dan 
Indonesia 

 Organisasi profesi keguruan merupakan organisasi profesi 

yang dapat dibilang masih muda. Organisasi ini dimulai sejak awal 

abad ke 20. The American Federation of Teachers, misalnya berdiri 

pada tahun 1916. Organisasi keguruan ini lahir ketika peran dunia 

I sedang berkecamuk. Ia merupakan penyatuan dari beberapa 

organisasi profesi guru yang telah berdiri sebelumnya, namun 

masih bersifat lokal dan sectoral. Di negara-negara lain organisasi 

profesi keguruan berdiri tidak lama setelah kemunculannya di 

Amerika Serikat. Misalnya, di Bangladesh tahun 1921, di Australia 

1926, Philipina tahun 1932, Cina tahun 1933 (Sa’Ud, 2012: 85). 

Di Kanada, organisasi profesi guru diakui sebagai organisasi 

resmi sejak awal tahun 1930 dan 1940, tetapi tidak memiliki hak 

formal untuk berpartisipasi dalam menentukan kebijakan 

pendidikan, baik di tingkat provinsi , kabupaten, bahkan di sekolah 

dalam beberapa decade. Pemerintah tidak memiliki kewajiban 

untuk mendengar apa yang dikatakan oleh organisasi profesi guru. 

Para pengambil kebijakan bisa saja mendengar aspirasi dari 

perwakilan guru jika itu dibutuhkan, namun tidak diwajibkan. 

Organisasi profesi guru berperan penting dalam melakukan 

perundingan dengan pemerintah berkaitan dengan partisipasi guru 

dan juga hak-hak gueu atas upaya yang pantas, jaminan, dan 

kondisi pekerjaan. Kendatipun demikian, bagi pemerintah usaha 

tersebut melampaui batas kewenangan guru. 

Dewasa ini secara Internasional, organisasi guru di berbagai 

negara berafiliasi dalam satu organisasi Internasional yang disebut 

dengan Education International (EI). EI merupakan suatu bentuk 

federasi internasional yang menyatukan berbagai kesatuan guru 

dari berbagai negara. Ada 391 organisasi guru dari 171 negara yang 

menjadi anggota EI. EI memiliki perhatian yang serius terhadap 
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kualitas pendidikan, pemerataan pendidikan, profesionalitas dan 

kesejahteraan guru, keadilan sosial, serta membangun jaringan 

kerjasama dengan internasional lainnya, seperti International Labor 

Organization (ILO), United Nation for Education, Scientific, and 

Cultural Organization (UNESCO), dan sebagainya. Kehadiran EI 

merupakan mutu pendidikan dan profesionalitas guru. 

Dalam konteks Indonesia, organisasi profesi guru telah ada 

sebelum kemerdekaan, yakni pada tahun 1912 dengan nama 

Persatuan Guru Hindia Belanda (PGHB). PGHB merupakan wadah 

yang menghimpun para guru pribumi. Organisasi ini lahir dalam 

konteks pergerakan nasional. Oleh karena itu, lebih bercorak politis 

daripada profesional. Kendatipun demikian, organisasi inilah yang 

menjadi spirit lahirnya organisasi profesi guru yang sekarang kita 

kenal dengan Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI). 

PGRI didirikan pada saat kongres guru di Surakarta, 24-25 

November tahun 1945. Organisasi tersebut merupakan fusi dari 

organisasi profesi guru yang telah terbentuk sebelumnya, termasuk 

PGHB pada jaman pemerintahan Hindia-Belanda. Dalam kongres 

tersebut, para guru bersepakat untuk meninggalkan identitas 

kesatuan guru yang bercorak sectoral dan primordial berdasarkan 

wilayah, perbedaan politik, agama, dan suku. Namun dalam 

perkembangannya orgasasi profesi guru yang bersifat kedaerahan 

dan bercorak agama muncul kembali. 

PGRI merupakan organisasi profesi guru yang memiliki 

anggota terbanyak di Indonesia. Keanggotaan PGRI yang banyak ini 

amat potensial untuk menjadi kekuatan dalam memperjuangkan 

berbagai kepentingan pendidikan umumnya dan secara khusus 

kepentingan guru. PGRI dapat memanfaatkan kekuatan ini secara 

politis. Namun bukan dalam pengertian politik praktis, akan tetapi 

PGRI dapat memengaruhi berbagai keputusan politik para 
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pengambil kebijakan di eksekutif maupun legislative, bahkan juga 

yudikatif khususnya dalam berbagai persoalan hukum yang 

melibatkan guru. Peningkatan kualitas pendidikan dan 

profesionalitas guru merupakan isu politik yang selalu menarik dan 

mendorong semua pihak yang berkepentingan untuk ikut 

bertanggunjawab. Ini disebabkan karena kualitas pendudikan dan 

guru berkorelasi dengan kualitas SDM sebagai subjek 

pembangunan bangsa. Para tataran inilah persisnya posisi tawar 

PGRI tampak kuat memengaruhi berbagai keputusan politik. 

Danim (2010:150) menjelaskan ada tiga sifat PGRI yang 

mesti dipahami. Pertama, unitaristik artinya guru yang terhimpun 

dalam PGRI tidak diperlakukan secara berbeda karena perbedaan 

kualifikasi, bidang, tempat kerja, kedudukan, suku, agama, ras, 

wilayah, dan gender. Semua anggota PGRI memiliki hak dan 

kewajiban yang sama dalam organisasi. Kedua, independen dalam 

pengertian PGRI dilandasi oleh prinsip kemandirian organisasi, 

tidak bergantung pada pihak eksternal atau institusi lain. Pihak-

pihak tersebut tidak lebih dari mitra PGRI dalam relasi yang sejajar, 

tanpa ada yang merasa diri superior atau inferior. Ketiga, PGRI tidak 

berpolitik praktis, dalama arti tidak terikat pada kekuatan 

organisasi atau partai politik manapun. Jika PGRI melakukan 

perjuangan-perjuangan secara politis, itu tidak lebih dari politik 

dalam pengertian memengaruhi keputusan-keputusan politik para 

pengambil kebijakan, tidak mengambil peran sebagaimana partai 

politik. 

Dewasa ini muncul banyak organisasi profesi guru, 

termasuk yang bercorak agama. Selain PGRI, ada beberapa 

organisasi profesi guru yang diakui oleh Pemerintah, yaitu 

Persatuan Guru Nahdatul Ulama (PERGUNDU), Ikatan Guru 

Indonesia (IGI), Persatuan Guru Seluruh Indonesia (PGSI), Federasi 

Serikat Guru Indonesia (FSGI), Federasi Guru Independen Indonesia 
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(FGII), dan Ikatan Sarjana Pendidikan Indonesia (ISPI). Organisasi-

organisasi tersebut dibentuk atas inisiatif guru sendiri. 

Organisasi profesi Persatuan Guru Republik Indonesia 

(PGRI) didirikan pada tanggal 25 November 1945 melalui Kongres 

Guru Indonesia di Surakarta. Sifat organisasi Persatuan Guru 

Republik Indonesia (PGRI) sebagai organisasi perjuangan dan 

organisasi profesi yang berasaskan Pancasila dengan tujuan: 

a) Mempertahankan, mengamankan, dan mengamalkan Pancasila 

dan Undang-Undang Dasar 1945. 

b) Mewujudkan cita-cita proklamasi Negera Kesatuan Republik 

Indonesia sebagaimana terkandung dalam pembukaan UUD 

1945. 

c) Turut berperan aktif mensukseskan pembangunan nasional, 

khususnya bidang pendidikan dan kebudayaan dengan jalan 

memberikan pemikiran dan penunjang pelaksanaan program 

yang menjadi garis kebijaksanaan pemerintah. 

d) Mempertinggi kesadaran, sikap, dan mutu kemampuan profesi 

guru serta meningkatkan kesejahteraan Guru/Anggota PGRI. 

 Sebagai organisasi profesi dan organisasi perjuangan 

Persatuan Guru Republik Indonesia bertugas untuk: 

a) Meningkatkan keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang 

Maha Esa. 

b) Membela, mempertahankan, mengamankan, dan mengamalkan 

Pancasila sebagai sikap dan tingkah laku manusia, dasar negara 

dan pandangan hidup bangsa serta satu-satunya asas dalam 

kehidupan bermasyarakat dan bernegara. 

c) Mempertahankan dan melestarikan Negara Kesatuan RI. 
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d) Berusaha secara terus-menerus meningkatkan integritas 

bangsa serta menjaga tetap terjaminnya dan terpeliharanya 

keutuhan, kesatuan dan persatuan bangsa dalam rangka 

perwujudan wawasan nusantara. 

e) Lembaga pendidikan guna meningkatkan pengabdian dan peran 

serta di dalam pembangunan nasional. 

f) Mengadakan hubungan kerja sama dengan lembaga-lembaga 

pendidikan atau kemasyarakatan umumnya dalam rangka 

peningkatan mutu pendidikan dan kebudayaan. 

g) Turut aktif melaksanakan dan mengamankan sistem pendidikan 

nasional berdasarkan Pancasila. 

h) Memelihara, membina, dan mengembangkan kebudayaan 

nasional serta memelihara kebudayaan daerah dalam rangka 

memperkaya kebudayaan nasional. 

i) Menyelenggarakan dan membina anak lembaga PGRI. 

j) Memelihara dan mempertinggi kesadaran guru akan profesinya 

untuk meningkatkan mutu, keahlian, kemampuan, pengabdian, 

prestasi, dan kerja sama. 

k) Memelihara, membina, dan meningkatkan mutu kader 

organisasi sekaligus sebagai kader Pancasila, kader 

pembangunan dan kader bangsa. 

l) Membina usaha kesejahteraan guru dalam arti yang luas dan 

membantu upaya pemerintah dalam memberikan pelayanan 

hak-hak kepegawaian. 

m) Menegakkan kedudukan, wibawa, dan martabat guru. 

n) Membina dan meningkatkan hubungan kerja sama dengan 

organisasi guru luar negeri sesuai dengan politik luar negeri 

Indonesia, mengabdi pada kepentingan nasional. 
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Selain organisasi profesi Persatuan Guru Republik 

Indonesia (PGRI), terdapat pula organisasi profesi yakni Ikatan 

Sarjana Pendidikan Indonesis (IPSI). Untuk mencerdaskan 

kehidupan bangsa dalam rangka mencapai tujuan nasional 

mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila 

dan Undang-Undang Dasar 1945, maka Sarjana Pendidikan 

Indonesia merasa terpanggil dan bertanggung jawab untuk lebih 

banyak memberikan sumbangan tenaga dan pemikiran. Agar 

sumbangan tenaga dan pemikiran tersebut dapat terarah dan 

sesuai dengan apa yang diinginkan, maka para sarjana pendidikan 

Indonesia membentuk wadah organisasi yang disebut dengan 

Ikatan Sarjana Pendidikan Indonesia (ISPI). 

Ikatan Sarjana Pendidikan Indonesia (ISPI) didirikan pada 

tanggal 17 Mei 1960 dan berkedudukan di Ibu kota Negara 

Republik Indonesia. ISPI merupakan organisasi yang berdasarkan 

Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Organisasi ini bersifat 

profesional dan ilmiah dalam bidang kependidikan. Ikatan Sarjana 

Pendidikan Indonesia ini bertujuan untuk: 

a) Menghimpun para sarjana pendidikan dari berbagai spesialisasi 

di seluruh Indonesia. 

b) Meningkatkan sikap dan kemampuan profesional para anggota. 

c) Membina serta mengembangkan ilmu, seni, dan tekhnologi 

pendidikan dalam rangka membantu pemerintah 

mensukseskan pembangunan bangsa dan negera. 

d) Mengembangkan dan menyebarkan gagasan-gagasan baru 

dalam bidang ilmu, seni, dan tekhnologi pendidikan. 

e) Melindungi dan memperjuangkan kepentingan profesional para 

anggota. 
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f) Meningkatkan komunikasi para anggota dari berbagai 

spesialisasi pendidikan. 

g) Menyelenggarakan komunikasi antar organisasi-organisasi 

profesi. 

Untuk mencapai tujuan tersebut, maka sarjana pendidikan 

Indonesia melakukan usaha-usaha antara lain: 

a) Menyelenggarakan pertemuan ilmiah dan penelitian mengenai 

ilmu dan seni serta tekhnologi. 

b) Mengadakan kerja sama yang saling menguntungkan dengan 

lembaga-lembaga pemerintah dan swasta serta organisasi 

profesi baik di dalam maupun di luar negeri. 

c) Menertibkan media komunikasi ilmu, seni dan tekhnologi 

pendidikan. 

d) Melindungi kepentingan profesional para anggota dan 

mengembangkan profesi pendidikan. 

e) Melindungi kepentingan masyarakat dari praktik profesional 

kependidikan yang merugikan. 

4. Kewenangan Organisasi Profesi Guru 

Setiap organisasi profesi memiliki kewenangan tertentu 

menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Demikian 

pula organisasi profesi guru, ia memiliki kewenangan yang 

dinyatakan secara jelas di dalam Undang-Undang Nomor 14 tahun 

2005 tentang guru dan dosen. Menurut Undang-Undang tersebut, 

khususnya pada pasal 41 ayat 2, ada lima kewenangan yang 

dimiliki oleh organisasi profesi guru, yakni: 

a) Menetapkan dan menegakkan kode etik guru; 

b) Memberikan bantuan hukum kepada guru; 
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c) Memberikan perlindungan profesi guru; 

d) Melakukan pembinaan dan pengembangan profesi guru; dan 

e) Memajukan pendidikan nasional. 

Adapun pembahasan mengenai kewenangan yang dimiliki 

oleh organisasi profesi guru sebagai berikut: 

a) Menetapkan dan Menegakkan Kode Etik Guru 

Kode etik merupakan pedoman tingkah laku bagi setiap 

profesional dalam mengemban tugas profesi. Demikian pula 

dengan profesi guru. Sebagai suatu profesi, guru memiliki kode etik 

yang disebut dengan Kode Etik Guru Indonesia (KEGI). Adanya kode 

etik profesi guru diperlukan sebagai pedoman tingkah laku guru 

dalam melaksanakan tugas profesinya. Kode etik guru menjadi 

panglima yang menjamin pelaksanaan tugas guru bebas dari 

tindakan tercela, merugikan orang lain, dan bertentangan dengan 

nilai dan norma yang berlaku. 

Kode etik guru mengandung nilai-nilai moral, di dalamnya 

mengatur tentang apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh 

seorang guru. Nilai-nilai tersebut mengikat para guru sebagai 

anggota organisasi profesi guru agar menunjukkan tingkah laku 

seturut petunjuk yang terkandung di dalam kode etik tersebut. Oleh 

karena itu, kode etik guru ditetapkan oleh organisasi profesi guru, 

bukan oleh pihak lain, baik perorangan maupun kelompok. Dengan 

kata lain, penetapan kode etik guru merupakan kewenangan 

organisasi profesi guru karena hanya mengikat para guru sebagai 

anggota. Lebih dari itu, juga karena kode etik bersumber dari nilai-

nilai mendasar yang melekat pada layanan guru, seperti 

keteladanan, cinta kasih, komitmen, pengabdian, dedikasi, dan 

sebagainya. 



 

91  

Ketika guru melanggar kode etik, maka organisasi profesi 

memberikan sanksi yang tegas. Hal ini dilakukan agar setiap guru 

mematuhi kode etik. Kepatuhan terhadap kode etik profesi 

merupakan cerminan kualitas moral dari perilaku guru dalam 

mengemban tugas profesi. Dengan demikian martabat profesi guru 

akan terpelihara. 

Namun hingga sekarang ini, organisasi profesi guru di 

Indonesia seperti PGRI tampaknya belum punya sistem yang 

memadai dalam rangka mengendalikan perilaku guru agar tidak 

bertentangan dengan kode etik guru. PGRI sepertinya tidak memiliki 

kewenangan untuk memberikan sanksi yang berat, seperti 

pemecatan kepada guru yang melanggar norma hukum dan 

kesusilaan. Selama ini, para guru yang seperti ini hanya 

mendapatkan sanksi pemecatan dari pemerintah atau dari pihak 

yayasan sebagai pengguna jasa guru. Oleh karena itu, perlu adanya 

kesinambungan perangkat sistem dalam melakukan perekrutan 

dan pembinaan gur antara pihak pengguna jasa guru dengan 

organisasi profesi. Misalnya, pada saat perekrutan, guru harus 

melengkapi izin mengajar dari organisasi profesi guru. Atau ke 

depan, sertifikat pendidik sebagai semacam surat izin, mesti 

dikeluarkan oleh organisasi profesi, tentu dalam kerja sama dengan 

LPTK. Bagaimana modelnya, perlu didiskusikan lebih jauh lagi. 

b) Memberikan Bantuan Hukum kepada Guru 

Dalam melaksanakan tugas profesinya, kadang-kadang 

guru menghadapi suatu persoalan yang berdampak hukum. 

Persoalan tersebut bisa saja berkaitan dengan pelaksanaan tugas 

pokok, tetapi bisa pula berhubungan dengan kehidupan 

bermasyarakat. Namun dewasa ini yang lebih banyak menyeret 

guru ke ranah hukum adalah persoalan yang bertautan dengan 

tugas pokoknya. Persoalan terjadi ketika relasi edukatif guru 
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dengan siswa berujung pada tindakan criminal. Kadang-kadang 

tindakan guru mendisiplinkan siswa dipandang sebagai suatu 

bentuk kekerasan terhadap anak. Sebagian memang demikian, 

guru memberikan hukuman fisik yang melampaui batas kewajaran 

sebagai tindakan edukatif. Namun kadang-kadang semua bentuk 

dan tingkatan sanksi fisik yang diberikan guru kepada siswa dilihat 

sebagai kekerasan, apalagi jika relasi guru dengan orang tua siswa 

dalam kehidupan bermasyarakat kurang harmonis. Dalam kondisi 

demikian, guru seringkali divonis sebagai pelaku kekerasan dan 

diadili secara hukum karena melanggar undang-undang 

perlindungan anak. 

Seorang guru matematika di salah satu SMP swasta di 

Sidoarjo, Jawa Timur dilaporkan ke polisi lantaran mencubit salah 

seorang siswanya yang tidak mengikuti shalat berjamaah di 

mushola sekolah. Siswa tidak menerima perlakuan guru, lalu 

mengadu kepada orang tuanya. Berdasarkan aduan si anak, orang 

tua melaporkan guru tersebut dengan tuduhan melakukan 

penganiayaan. Kasus ini hanyalah satu dari sekian banyak fakta 

yang memosisikan guru pada dilemma dalam pelaksanaan 

tugasnya mendidik anak-anak bangsa. Pada satu sisi guru dituntut 

untuk melahirkan manusia Indonesia yang cerdas dan berbudi 

pekerti luhur, namun di sisi lain ia dihinggapi kecemasan akan 

berhadapan dengan masalah hukum apabila tindakannya tidak 

direspon dalam rangka pendidikan oleh pihak lain. 

Ketika guru menghadapi persoalan hukum, maka organisasi 

profesi memiliki kewenangan untuk memberikan bantuan hukum, 

baik diminta ataupun tidak diminta. Pada satu sisi, pemberian 

bantuan hukum menjadi kewajiban organisasi profesi guru, dan 

pada sisi yang lain merupakan hak seorang guru yang harus 

dipenuhi oleh organisasi profesi guru. Pemberian bantuan hukum 

dalam konteks ini tidak dipahami sebagai pembenaran atas 
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perilaku kekerasan guru terhadap siswa. Setiap orang yang 

melakukan tindakan kekerasan terhadap anak memang harus 

dihukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang 

berlaku, termasuk guru. Namun, sebagaimana setiap orang 

memiliki hak untuk mendapatkan bantuan hukum, gurupun 

demikian. Bantuan hukum yang diterima guru yang pertama dan 

utama mestinya datang dari organisasi profesi guru, seperti 

Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI). Bantuan hukum yang 

diberikan oleh organisasi profesi guru merupakan pemenuhan atas 

hak guru dan kewajiban organisasi profesi guru, tidak dipahami 

dalam konteks membela suatu perbuatan yang melawan hukum. 

Apakah tindakan guru benar-benar melawan hukum atau tidak, itu 

ditentukan oleh hakim di pengadilan. 

c) Memberikan Perlindungan Profesi Guru 

Perlindungan terhadap profesi guru dipahami bermacam-

macam. Namun secara garis besar dapat dipahami dalam dua arah, 

yakni perlindungan profesi guru dari pihak eksternal dan 

perlindungan profesi guru dari pihak internal profesi. Secara 

internal organisasi profesi guru mesti melindungi profesi ini dari 

tindakan-tindakan guru sendiri yang tidak profesional yang 

berpotensi merusak jati diri atau merendahkan martabat profesi 

guru. Tindakan-tindakan guru yang merugikan profesi cenderung 

dalam bentuk pelanggaran-pelanggaran terhadap kode etik guru, 

seperti tidak disiplin, tidak memiliki kompetensi, menghindari 

tanggung jawab, tidak melakukan tugas pokoknya sebagai guru, 

melecehkan siswanya, hubungan tidak harmonis baik dengan 

sejawat maupun masyarakat, melakukan perbuatan asusila, atau 

melanggar norma-norma yang berlaku di dalam masyarakat, dan 

sebagainya. 
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Untuk itulah organisasi profesi guru menetapkan kode etik 

guru dan menegakkannya. Kode etik guru mestinya diketahui dan 

dipahami oleh setiap guru agar dapat dipakai sebagai pedoman 

hidup dan kerja dari hari ke hari. Monitoring dan evaluasi atas 

pelaksanaan kode etik guru mesti dilakukan secara berkelanjutan. 

Demikian juga sanksi terhadap guru yang melanggar kode etik 

profesi merupakan suatu bentuk tindakan untuk menegakkan kode 

etik. Di samping itu, bentuk perlindungan terhadap profesi guru 

dapat dilakukan melalui kegiatan-kegiatan pengembangan profesi 

guru guna meningkatkan kompetensi pedagogic, profesional, 

personal, dan sosial. Dengan memiliki empat kompetensi ini, maka 

secara internal profesi guru terlindung dari tindakan-tindakan guru 

sendiri yang merendahkan martabat dan merugikan profesi. 

Sedangkan secara eksternal, perlindungan profesi guru 

dipahami sebagai upaya-upaya yang dilakukan untuk memastikan 

terciptanya relasi yang berkeadilan antara profesi guru dengan 

pihak lain, terutama pihak pemerintah agar dapat memenuhi hak-

hak asasi guru. Selama puluhan tahun nasib guru amat 

memprihatinkan. Kesejahteraan guru luput dari perhatian 

pemerintah, apalagi penghargaan, mungkin tidak pernah 

terpikirkan. Di mata masyarakat guru adalah profesi rendahan 

dipandang dari segi pendapatannya. Gaji guru komite di salah satu 

SMP Negeri di Kabupaten Manggarai Timur, Provinsi Nusa Tenggara 

Timur, saat ini hanya Rp300.000/bulan. Dibandingkan dengan 

pendapatan seorang buruh tani di wilayah tersebut dengan upah 

harian sebesar Rp50.000 atau setara dengan Rp1.500.000/bulan, 

pendapatan guru komite di sekolah tersebut lima kali lebih rendah 

dari pendapatan buruh tani. Keadaan ini berakibat pada 

pengabaian profesi ini oleh masyarakat. Anak-anak dari kelas 

ekonomi menengah ke atas, juga anak-anak cerdas amat jarang 

yang mau menekuni profesi guru. Umumnya mereka menekuni 
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bidang lain, seperti kedokteran, keperawatan, hukum, teknik sipil, 

dan sebagainya, yang dinilai memiliki penghasilan yang besar dan 

kelak mampu menyejahterakan hidupnya. 

Sekarang ini keadaan tersebut berangsur pulih. Perhatian 

pemerintah terhadap profesi guru sudah mulai diperbaiki. 

Pemenuhan terhadap hak-hak guru juga telah dan sedang 

diperhatikan, walaupun masih ada kasus seperti di atas. Kondisi ini 

tentu merupakan keberhasilan organisasi profesi guru dalam 

memperjuangkan perlindungan terhadap profesi guru dari 

pengabaian pihak eksternal, terutama pemerintah. Secara 

internasional, dokumen Status of Teachers yang dihasilkan oleh ILO 

dan UNESCO pada tahun 1966 berpengaruh terhadap perlindungan 

profesi guru di berbagai negara.  

Surya (2014: 364-366) mengemukakan bahwa di dalam 

dokumen Status of Teachers terdapat lima belas prinsip yang 

memberikan jaminan perlindungan profesi guru sebagai berikut: 

1) Setiap orang yang akan menjadi guru harus memperoleh 

pendidikan dan pelatihan khusus dalam bidang pendidikan dan 

keguruan melalui lembaga yang telah mendapat pengakuan dan 

pengesahan resmi. Oleh karena itu, orang yang tidak memeroleh 

pendidikan khusus tersebut tidak dapat menjadi guru. 

2) Dalam kondisi kekurangan guru, dapat dilakukan pengangkatan 

guru darurat yang bersifat sementara, namun harus memenuhi 

syarat dasar kependidikan dan selanjutnya dilakukan akreditasi 

dan seleksi untuk mendapatkan status yang permanen dan 

pengakuan profesi. 

3) Tidak boleh ada diskriminasi dalam rekrutmen dan penempatan 

guru atas dasar agama, budaya, politik, etnis, daerah, gender, 

dan sebagainya. 
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4) Pengembangan karir dan jenjang kepangkatan guru harus 

dilakukan secara terbuka dan adil didasarkan pada penilaian 

objektif atas prestasi guru sesuai persyaratan yang telah 

ditetapkan. 

5) Harus terbuka kesempatan yang seluas-luasnya bagi guru untuk 

menduduki jabatan structural di lingkungan pendidikan 

sepanjang memenuhi ketentuan yang berlaku. 

6) Guru harus mendapatkan perlindungan terhadap tindakan 

sewenang-wenang dari berbagai pihak yang akan merugikan 

jabatan dan karir mereka. 

7) Tindakan disiplin bagi guru yang melakukan kesalahan harus 

digariskan dengan jelas dan berdasarkan ketentuan yang 

berlaku. Dalam hal menyusun aturan tindakan disiplin dan 

pelaksanaannya, guru dan organisasi profesi guru harus 

dilibatkan dalam musyawarah. 

8) Guru memiliki kebebasan profesional dalam melaksanakan 

tugasnya dan tidak boleh diintervensi oleh siapapun. 

9) Guru berhak untuk mengembangkan metode dan penilaian 

pendidikan sepanjang tetap sesuai dengan sistem pendidikan 

dan menjamin peserta didik dalam proses pembelajaran. 

10) Guru berhak atas jaminan yang menunjang kinerja 

profesionalnya seperti tunjangan bagi yang bertugas di daerah 

terpencil, daerah berbahaya, daerah konflik, tunjangan 

perumahan, tunjangan kesehatan, tunjangan hari tua, hak cuti, 

dan sebagainya. 

11) Guru berhak ikut serta dalam kegiatan kemasyarakatan dan 

menggunakan hak-haknya sebagai warga negara. 
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12) Guru berhak ikut serta dalam program pertukaran guru baik 

dalam negeri maupun luar negeri untuk bertukar pengalaman 

dan mengembangkan kesejawatan dalam dunia pendidikan. 

13) Guru wajib menyadari pentingnya jabatan mereka sebagai unsur 

terdepan dalam pelaksanaan pendidikan dan senantiasa 

berusaha untuk mencapai mutu dan standar pendidikan. 

14) Guru wajib berperilaku sesuai dengan kode etik yang telah 

disepakati dan ditetapkan oleh organisasi profesi guru. 

15) Guru wajib mengikuti pendidikan lanjutan untuk mengikuti 

tuntutan perkembangan dan menunjang kinerja profesionalnya. 

Sedangkan dalam konteks Indonesia, perjuangan 

organisasi profesi guru terbukti berhasil. PGRI, dalam kongres XIX 

tahun 2003 di Semarang, menghasilkan satu keputusan penting, 

yakni mendesak disahkannya RUU guru menjadi Undang-Undang 

selambat-lambatnya tahun 2005. Perjuang tersebut berhasil 

dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 14 tahun 2005 tentang 

guru dan dosen. Lahirnya Undang-Undang guru dan dosen 

membawa angina segar bagi profesi guru karena Undang-Undang 

ini memberikan perlindungan profesi, perlindungan hukum dan hak 

asasi guru.  

d) Melakukan Pembinaan dan Pengembangan Profesi Guru 

Seorang guru profesional mesti memiliki kecakapan dalam 

bidang tertentu yang ditekuninya. Sedangkan kecakapan itu sendiri 

merupakan suatu kemampuan yang cukup dinamis. Hal ini 

disebabkan oleh kemajuan ipteks yang senantiasa menghadirkan 

perkembangan-perkembangan yang mutakhir. Penentuan sikap 

menghadapi perubahan dan perkembangan tersebut bukan lagi 

menjadi pilihan, namun merupakan keharusan. Dalam konteks ini, 

guru mesti memiliki sikap positif dan hasrat untuk terus 
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mengembangkan kecakapan dalam bidang yang ditekuninya. 

Longlife Learning harus menjadi kultur dan prinsip guru agar tetap 

berkompeten dalam melaksanakan tugas profesinya. 

Guru yang memiliki profesionalitas tinggi selalu berupaya 

untuk senantiasa mencapai kualitas diri yang diinginkan. Guru 

seperti ini tidak merasa puas, tidak merasa diri hebat dan mampu, 

akan tetapi selalu menyadari adanya kekurangan pada dirinya, lalu 

berusaha mengisi kekurangan tersebut. Ia gemar bertanya, 

berdiskusi, mendengarkan, membaca, menulis, dan tertarik pada 

topik-topik ilmiah apalagi jika bertautan dengan bidangnya. Apa 

yang diperolehnya itu digunakan secara kritis untuk memperbaiki 

praktik-praktik pembelajaran dan pelaksanaan tugas lainnya. 

Hal tersebut merupakan upaya mandiri yang dilakukan oleh 

guru. Namun jika diamati lebih mendalam, kebanyakan guru jarang 

mengambil inisiatif untuk mengembangkan diri. Contoh sederhana 

adalah kehadiran guru pada kegiatan seminar sekarang ini amat 

kurang dibandingkan ketika pola sertifikasi menggunakan jalur 

portofolio. Fakta ini membuktikan bahwa motivasi dasar mengikuti 

seminar hanya untuk mendapatkan sertifikat yang kemudian 

digunakan sebagai kelengkapan portofolio usulan sertifikasi, bukan 

demi pengembangan diri. Akibatnya, inovasi-inovasi pembelajaran 

yang telah diperoleh ketika seminar tidak mampu diaplikasikan 

dalam praktik pembelajaran di kelas. Ironisnya lagi, ini terjadi pada 

guru yang telah mendapatkan sertifikat pendidik profesional. 

Organisasi profesi guru dapat menyediakan kesempatan-

kesempatan yang baik untuk mengembangkan profesi guru. 

Kesempatan-kesempatan ini berupa kegiatan-kegiatan ilmiah 

seperti lokakarya, seminar, konferensi, symposium dengan 

melibatkan pakar dari berbagai bidang kependidikan. Kesempatan 

lain yang dapat digunakan oleh guru adalah publikasi ilmiah berupa 
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bulletin dan jurnal yang dapat dikelola oleh organisasi profesi guru. 

Ini merupakan media bagi guru untuk membagi khasanah ilmu 

sekaligus mendorong guru untuk melakukan penelitian dan menulis 

karya ilmiah. 

e) Memajukan Pendidikan Nasional 

Danim (2010: 1) mengungkapkan bahwa kongres dunia ke-

5 Education International (EI) yang mengusung tema”Educators-

Joining Together for Quality Education and Social Justice” 

setidaknya menjelaskan tiga hal pokok yang menjadi perhatian bagi 

organisasi internasional yang membawahi organisasi-organisasi 

guru sedunia tersebut. Tiga hal pokok tersebut yakni pendidikan 

merupakan tanggung jawab semua pihak, mewujudkan kualitas 

pendidikan, dan pendidikan demi keadilan sosial. Poin pertama 

menegaskan bahwa semua pihak ikut bertanggung jawab dalam 

suatu proses pendidikan. Orang tua dan semua orang dalam 

kehidupan masyarakat tidak menyerahkan tanggung jawab 

pendidikan hanya kepada guru. Selain guru, pendidikan juga 

menjadi tanggung jawab anggota masyarakat, terutama orang tua, 

sebab semua peristiwa hidup yang dialami oleh anak, baik di dalam 

keluarga, sekolah, maupun di tengah masyarakat merupakan 

kesempatan yang dapat digunakan untuk proses pendidikan. 

Sinergitas semua pihak ini diharapkan dapat mewujudkan 

pendidikan yang berkualitas. Kualitas pendidikan harus terus 

diupayakan karena hanya dengan demikian mutu sumber daya 

manusiapun tercapai. Dengan memiliki sumber daya manusia yang 

handal, tantangan kehidupan global akan lebih mudah dihadapi, 

segala persoalan yang menyertai kemajuan dapat diatasi. Demikian 

pula cita-cita kehidupan bermasyarakat yang adil akan tercapai. 

Pendidikan harus juga mendorong perubahan sosial menuju suatu 

kondisi yang berkeadilan. 
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Perhatian EI pada tiga hal pokok tersebut merupakan fakta 

bahwa organisasi profesi guru memiliki atensi terhadap kemajuan 

pendidikan, baik dalam skala internasional maupun nasional. Di 

Indonesiam organisasi profesi guru tidak hanya menjadi wadah 

perjuangan untuk meningkatkan kesejahteraan guru. 

Kesejahteraan guru hanya satu bagian kecil dari fokus perhatian 

organisasi profesi guru. Jika hanya mengurus kesejahteraan guru, 

maka organisasi tersebut bisa dikatakan amat kerdil. Orientasi 

utama sekaligus muara dari seluruh upaya organisasi profesi guru 

adalah tercapainya tujuan pendidikan nasional. Sebab guru adalah 

ujung tombak perbaikan kondisi pendidikan. Tanpa ada guru, maka 

proses pendidikan tidak dapat berjalan sesuai dengan harapan. 

Peran guru tidak dapat tergantikan, termasuk oleh media secanggih 

apapun itu. Oleh karena itu, pada alenia kedua pembukaan kode 

etik guru Indonesia dinyatakan bahwa guru Indonesia memiliki 

kehandalan yang tinggi sebagai sumber daya utama untuk 

mewujudkan tujuan pendidikan nasional. 

5. Peran Organisasi Profesi dalam Pengembangan 
Profesionalisme Guru 

Profesionalitas merupakan suatu tuntutan yang harus 

dipenuhi oleh guru. Sebab guru yang profesional adalah guru yang 

berkualitas yang mampu mewujudkan pendidikan yang bermutu. 

Selain karena usaha pribadi, kualitas profesional guru juga dicapai 

melalui peran aktif organisasi profesi. Sebab tujuan pokok 

organisasi profesi adalah mengembangkan profesionalitas guru. 

Pada pasal 41 ayat 2 Undang-Undang guru dan dosen dijelaskan 

beberapa fungsi organisasi profesi guru, yakni memajukan profesi, 

meningkatkan kompetensi, karir, wawasang pendidikan, 

perlindungan profesi, kesejahteraan, dan pengabdian kepada 

masyarakat. 
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Hord & Oliver (Hidayat & Surya, 2012) menyatakan peran 

organisasi profesi guru dalam mengembangkan profesionalitas 

guru adalah sebagai professional learning community. Organisasi 

profesi merupakan komunitas belajar bersama bagi para guru. 

Organisasi profesi menyediakan kondisi belajar bagi guru agar 

memiliki kompetensi yang dibutuhkan. Di dalam organisasi profesi, 

para guru saling mendukung untuk mencapai kemajuan secara 

bersama. Beberapa ciri komunitas belajar para guru sebagai 

berikut: 

a) Supportive and shared leadership; 

b) Shared values and vision; 

c) Collective learning and application of learning; 

d) Supportive conditions; and 

e) Shared practice. 

Sejalan dengan hal tersebut, Bascia (Edu, dkk., 2017) 

menyatakan teachers union providing professional learning for 

teachers. Organisasi profesi guru merupakan tempat belajar yang 

baik untuk meningkatkan profesionalitas guru. Di dalam organisasi 

profesi guru disediakan kesempatan-kesempatan yang baik untuk 

pengembangan kompetensi para guru. Beberapa kesempatan yang 

dapat dimanfaatkan untuk pengembangan profesionalitas guru 

adalah sebagai berikut: 

a) Kegiatan-kegiatan imiah seperti workshop, konferensi, dan 

seminar; 

b) Pengembangan teaching skill; 

c) Mengembangkan strategi pembelajaran; 

d) Penelitian tindakan kelas/sekolah; 
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e) Memperkenalkan program-program inovatif; dan 

f) Mengembangkan berbagai keterampilan seperti keterampilan 

memimpin. 

6. Fungsi Organisasi Profesi Keguruan 

a) Fungsi Pemersatu 

Fungsi pemersatu yaitu dorongan menggerakkan para 

profesional untuk membentuk suatu organisasi keprofesian. Motif 

tersebut begitu bervariasi, ada yang bersifat sosial, politik ekonomi, 

kultural, dan falsafah tentang sistem nilai. Namun umumnya dilator 

belakangi oleh dua motif, yaitu motif intrinsik dan ekstrinsik. Secara 

instrinsik, para profesional terdorong oleh keinginannya mendapat 

kehidupan yang layak, sesuai dengan tugas profesi yang 

diembannya. Bahkan mungkin mereka terdorong untuk 

menjalankan tugasnya sebaik mungkin. Secara ekstrinsik, mereka 

terdorong oleh tuntutan masyarakat pengguna jasa suatu profesi 

yang semakin hari semakin kompleks. Kedua motif tersebut 

sekaligus tantangan bagi pengembangan profesi. Namun 

kesadaran inilah yang menyebabkan para profesional membentuk 

organisasi profesi. Dan dengan demikian organisasi profesi tersebut 

dapat dijadikan pemersatu antar profesi, yang diharapkan 

organisasi kependidikan memiliki kewibawaan dan kekuatan dalam 

menentukan kebijakan dan melakukan tindakan bersama yaitu 

upaya melindungi dan memperjuangkan kepentingan para 

pengemban profesi kependidikan itu sendiri dan kepentingan 

masyarakat pengguna jasa profesi. 

b) Fungsi Peningkatan kemampuan Profesional 

Fungsi kedua dari organisasi kependidikan adalah 

meningkatkan kemampuan profesional pengemban profesi 

kependidikan ini. Fungsi ini secara jelas tertuang dalam PP No. 38 
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tahun 1992, pasal 61 yang berbunyi: “Tenaga kependidikan dapat 

membentuk ikatan profesi sebagai wadah untuk meningkatkan dan 

mengembangkan karir, kemampuan, kewenangan profesional, 

martabat, dan kesejahteraan tenaga kependidikan”. Bahkan dalam 

UUSPN tahun 1989 pasal 31 ayat 4 dinyatakan bahwa: “Tenaga 

kependidikan berkewajiban untuk berusaha mengembangkan 

kemampuan profesionalnya sesuai dengan perkembangan 

tuntutan ilmu pengetahuan dan tekhnologi serta pembangunan 

bangsa”. Kemampuan yang dimaksud adalah apa yang disebut 

dengan istilah kompetensi. Kompetensi merupakan kecakapan 

atau kemampuan mengerjakan kependidikan. Menurut Johnson 

(Iswadi, 2020), kompetensi dibangun oleh enam perangkat 

kompetensi, yaitu: 

1) Perfoemance Component 

2) Subject Component 

3) Professional Component 

4) Process Component 

5) Adjusment Component 

6) Attitudes Component 

Peningkatan kemampuan profesional juga terkait dengan 

kurikulum 1994 yang dapat dilakukan melalui dua program, yaitu 

program terstruktur dan program tidak terstruktur. Program 

terstruktur adalah program yang dibuat dan dilaksanakan 

sedemikian rupa, mempunyai bahan dan produk kegiatan belajar 

yang dapat diakreditasikan secara akademik dalam jumlah SKS 

tertentu. Sedangkan program tidak terstruktur adalah program 

pembinaan dan pengembangan tenaga kependidikan yang dibuka 

berdasarkan kebutuhan tertentu sesuai dengan tuntutan waktu dan 
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lingkungan yang ada. Terlingkup dalam program tidak terstruktur ini 

adalah: 

1) Penataran tingkat nasional dan wilayah; 

2) Supervisi yang dilaksanakan oleh pejabat terkait; 

3) Pembinaan dan pengembangan sejawat; 

4) Pembinaan dan pengembangan individual. 

7. Tujuan Organisasi Profesi Keguruan 

Adapun tujuan organisasi profesi keguruan antara lain 

sebagai berikut: 

a) Meningkatkan dan atau mengembangkan karir anggota 

merupakan upaya organisasi profesi kependidikan dalam 

mengembangkan karir anggota sesuai dengan bidang pekerjaan 

yang diembannya. Karir yang dimaksud adalah perwujudan diri 

seorang pengemban profesi secara psikofisis yang bermakna, 

baik bagi dirinya sendiri maupun bagi orang lain (lingkungannya) 

melalui serangkaian aktivitas. 

b) Meningkatkan dan atau mengembangkan kemampuan anggota 

merupakan upaya terwujudnya kompetensi kependidikan yang 

handal dalam diri tenaga kependidikan atau guru, yang 

mencakup: performance component, subject component, 

profesional component. Dengan kekuatan dan kewibawaan 

organisasi, para pengemban profesi kependidikan/keguruan 

akan memiliki kekuatan moral untuk senantiasa meningkatkan 

kemampuannya, baik melalui program terstruktur maupun 

program tidak terstruktur. 

c) Meningkatkan dan mengembangkan kewenangan profesional 

anggota merupakan upaya para profesional untuk menmpatkan 

anggota suatu profesi seuai dengan kemampuannya. Proses ini 

tidak lain dari proses spesifikasi pekerjaan yang tidak dapat 
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dilakukan oleh sembarang orang, kecuali oleh ahlinya yang telah 

mengikuti proses pendidikan tertentu dan dalam waktu tertentu 

yang relatif lama. Umpamanya, keahlian guru pembimbing 

dalam bimbingan karir, pribadi atau sosial, dan bimbingan 

belajar. 

d) Meningkatkan dana tau mengembangkan martabat anggota 

merupakan upaya organisasi profesi kependidikan agar 

anggotanya terhindar dari perlakuan tidak manusiawi dari pihak 

lain, dan tidak melakukan praktik yang melecehkan nilai-nilai 

kemanusiaan. Ini dapat dilakukan karena pada saat seorang 

profesional menjadi anggota suatu profesi, pada saat itu pula 

terikat oleh kode etik profesi sebagai pedoman perilaku anggota 

profesi itu. Dengan memasuki organisasi profesi akan terlindung 

dari perlakuan masyarakat yang tidak mengindahkan martabat 

kemanusiaan dan berupaya memberikan pelayanan kepada 

masyarakat sesuai dengan standar etis yang telah disepakati. 

e) Meningkatkan dan mengembangkan kesejahteraan merupakan 

upaya organisasi profesi kependidikan untuk meningkatkan 

kesejahteraan lahir batin anggotanya. Dalam poin ini tercakup 

juga upaya untuk menjaga dan meningkatkan kesehatan 

anggotanya. Tidak disangsikan lagi bahwa tuntutan 

kesejahteraan ini merupakan prioritas utama. Karena selain 

masalah ini ada kaitannya dengan kelangsungan hidup, juga 

merupakan dasar bagi tercapainya peningkatan dan 

pengembangan aspek lainnya. Dalam teori kebutuhan Maslow, 

kesejahteraan ini mungkin menempati urutan pertama berupa 

kebutuhan fisiologis yang harus segera dipenuhi.  
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BAB V 

TUJUH KESALAHAN YANG SERING DILAKUKAN 

GURU DALAM PEMBELAJARAN 

 

 

Pemerintah sering melakukan berbagai upaya peningkatan 

kualitas guru, antara lain melalui pelatihan, seminar, dan lokakarya, 

bahkan melalui pendidikan formal dengan menyekolahkan guru ke 

tingkat yang lebih tinggi. Kendati pun dalam pelaksanaannya masih 

jauh dari harapan, dan banyak penyimpangan, namun upaya 

tersebut paling tidak telah menghasilkan suatu kondisi yang 

menunjukkan sebagian besar guru memiliki ijazah perguruan tinggi. 

Latar belakang pendidikan guru ini hendaknya berkorelasi positif 

dengan kualitas pendidikan, bersama dengan faktor lain yang 

memengaruhinya. 

Dalam praktek pendidikan sehari-hari, masih banyak guru 

yang melakukan kesalahan-kesalahan dalam menunaikan tugas 

dan fungsinya. Kesalahan-kesalahan tersebut sering kali tidak 

disadari oleh para guru, bahkan masih banyak di antaranya yang 

menganggap hal biasa. Padahal sekecil apapun kesalahan yang 

dilakukan guru, khususnya dalam pembelajaran akan berdampak 

negatif terhadap perkembangan peserta didik. Sebagai manusia 

biasa, tentu saja guru tidak akan terlepas dari kesalahan baik 

dalam melaksanakan tugas pokok mengajar. Namun bukan berarti 

kesalahan guru harus dibiarkan dan tidak dicarikan cara 

pemecahannya. 
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Guru harus mampu memahami kondisi-kondisi yang 

memungkinkan dirinya berbuat salah, dan yang paling penting 

adalah mengendalikan diri serta menghindari dari kesalahan-

kesalahan. Menurut E. Mulyasa (2011: 19) dari berbagai hasil 

kajian menunjukkan bahwa sedikitnya terdapat tujuh kesalahan 

yang sering dilakukan guru dalam pembelajaran, yakni: 

1. Mengambil Jalan Pintas dalam Pembelajaran 

Tugas guru paling utama adalah mengajar dalam pengertian 

menata lingkungan agar terjadi kegiatan belajar pada peserta didik. 

Berbagai kasus menunjukkan bahwa di antara para guru banyak 

yang merasa dirinya sudah dapat mengajar dengan baik, meskipun 

tidak dapat menunjukkan alasan yang mendasari asumsi itu. 

Asumsi keliru tersebut seringkali menyesatkan dan menurunkan 

kreatifitas, sehingga banyak guru yang suka mengambil jalan pintas 

dalam pembelajaran, baik dalam perencanaan, pelaksanaan, 

maunpun evaluasi. 

Agar tidak tergiur untuk mengambil jalan pintas dalam 

pembelajaran, guru hendaknya memandang pembelajaran sebagai 

suatu sistem, yang jika salah satu komponennya terganggu, maka 

akan mengganggu seluruh sistem tersebut. Sebagai contoh, guru 

harus selalu membuat dan melihat persiapan setiap ingin 

melakukan kegiatan pembelajaran, serta merevisi sesuai dengan 

kebutuhan peserta didik, dan perkembangan zamannya. Harus 

selalu diingat mengajar tanpa persiapan merupakan jalan pintas, 

dan tindakan berbahaya yang dapat merugikan perkembangan 

peserta didik dan mengancam kenyamanan guru. 

2. Menunggu Peserta Didik Berperilaku Negatif 

Dalam pembelajaran di kelas, guru berhadapan dengan 

sejumlah peserta didik yang semuanya ingin diperhatikan. Peserta 

didik akan berkembang secara optimal melalui perhatian guru yang 
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positif, sebaliknya perhatian yang negatif akan menghambat 

perkembangan peserta didik. Mereka senang jika mendapat pujian 

dari guru dan merasa kecewa jika kurang diperhatikan. 

Namun sayang kebanyakan guru terperangkap dengan 

pemahaman yang keliru tentang mengajar, mereka menganggap 

mengajar adalah menyampaikan materi kepada peserta didik. 

Mereka juga menganggap mengajar adalah memberikan 

pengetahuan kepada peserta didik. Tidak sedikit guru yang sering 

mengabaikan perkembangan kepribadian peserta didik, serta lupa 

memberikan pujian kepada mereka yang berbuat baik, dan tidak 

membuat masalah. 

Biasanya guru baru memberikan perhatian kepada peserta 

didik ketika ribut, tidur di kelas, atau tidak memperhatikan 

pelajaran, sehingga menunggu peserta didik berperilaku negatif. 

Kondisi tersebut sering kali mendapatkan tanggapan yang salah 

dari peserta didik, mereka beranggapan bahwa untuk mendapatkan 

perhatian dari guru harus berbuat salah, berbuat gaduh, 

mengganggu atau melakukan tindakan tidak disiplin lainnya. 

Seringkali terjadi perkelahian pelajar hanya karena mereka tidak 

mendapatkan perhatian, dan meluapkannya melalui perkelahian. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebanyakan peserta didik 

tidak tahu bagaimana cara yang tepat untuk mendapatkan 

perhatian dari guru, orang tua, dan masyarakat sekitarnya, tetapi 

mereka tahu cara mengganggu teman, membuat keributan, serta 

perkelahian, dan ini kemudian yang mereka gunakan untuk 

mendapatkan perhatian. Guru perlu belajar untuk menangkap 

perilaku positif yang ditunjukkan oleh para peserta didik, lalu segera 

memberi hadiah atas perilaku tersebut dengan pujian dan 

perhatian. Kedengarannya hal ini sederhana, tetapi memerlukan 

upaya sungguh-sungguh untuk tetap mencari dan memberi hadiah 
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atas perilaku-perilaku positif peserta didik, baik secara kelompok 

maupun individual. 

Menghargai perilaku peserta didik yang positif sungguh 

memberikan hasil nyata. Sangat efektif jika pujian guru langsung 

diarahkan kepada perilaku khusus dari pada hanya diekspresikan 

dengan pernyataan positif yang sifatnya sangat umum. Sangat 

efektif guru berkata “terima kasih kalian telah mengerjakan 

pekerjaan rumah dengan sungguh-sungguh” dari pada “kalian 

sangat baik hari ini”. Di sisi lain, guru harus memerhatikan perilaku-

perilaku peserta didik yang negatif dan mengeliminasi perilaku-

perilaku tersebut agar tidak terulang kembali. Guru bisa 

mencontohkan berbagai perilaku peserta didik, misalnya melalui 

ilustrasi dan ceritera, dan memberikan pujian kepada mereka 

karena tidak melakukan perilaku negatif tersebut. Sekali lagi 

“jangan menunggu peserta didik berperilaku negatif”. 

3. Menggunakan Destructive Discipline 

Akhir-akhir ini banyak perilaku negatif yang dilakukan oleh 

para peserta didik, bahkan melampaui batas kewajaran karena 

telah menjurus pada tindak melawan hukum, melanggar tata tertib, 

melanggar norma agama, kriminal, dan telah membawa akibat yang 

sangat merugikan masyarakat. Demikian halnya dengan 

pembelajaran, guru akan menghadapi situasi-situasi yang 

menuntut guru harus melakukan tindakan disiplin. 

Seperti alat pendidikan lain, jika guru tidak memiliki rencana 

tindakan yang benar, maka dapat melakukan kesalahan yang tidak 

perlu. Seringkali guru memberikan hukuman kepada peserta didik 

tanpa melihat latar belakang kesalahan yang diperbuat, tidak jarang 

guru memberikan hukuman di luar batas kewajaran pendidikan, 

banyak guru yang memberikan hukuman kepada peserta didik tidak 

sesuai dengan jenis kesalahan mereka. Selain itu, sering kali guru 
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memberikan tugas-tugas yang harus dikerjakan peserta didik di luar 

kelas (PR), namun jarang sekali guru yang mengoreksi pekerjaan 

peserta didik dan mengembalikannya dengan berbagai komentar, 

kritik, dan saran untuk kemajuan peserta didik. Yang sering dialami 

peserta didik adalah guru sering memberikan tugas, tetapi tidak 

pernah memberi umpan balik terhadap tugas-tugas yang 

dikerjakan. Tindakan tersebut merupakan upaya pembelajaran dan 

penegakan disiplin yang destruktif, yang sangat merugikan peserta 

didik. 

Bahkan tidak jarang tindakan destructive discipline yang 

dilakukan oleh guru menimbulkan kesalahan yang sangat fatal yang 

tidak hanya mengancam perkembangan peserta didik, tetapi juga 

mengancam keselamatan guru. Kesalahan-kesalahan seperti yang 

diuraikan di atas dapat mengakibatkan penegakan disiplin menjadi 

kurang efektif, dan merusak kepribadian dan harga diri peserta 

didik. Agar guru tidak melakukan kesalahan-kesalahan dalam 

menegakkan disiplin ada beberapa hal yang perlu diperhatikan 

yaitu: 

a) Disiplinkan peserta didik ketika anda dalam keadaan tenang; 

b) Gunakan disiplin secara tepat waktu dan tepat sasaran; 

c) Hindari menghina dan mengejek peserta didik; 

d) Pilihlah hukuman yang bisa dilaksanakan secara tepat; 

e) Gunakan disiplin sebagai alat pembelajaran. 

4. Mengabaikan Perbedaan Peserta Didik 

Setiap peserta didik memiliki perbedaan yang sangat 

mendasar yang perlu diperhatikan dalam pembelajaran. Peserta 

didik memiliki emosi yang sangat bervariasi dan sering 

memperlihatkan sejumlah perilaku yang tampak aneh. Pada 

umumnya perilaku-perilaku tersebut cukup normal dan dapat 
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ditangani dengan menciptakan pembelajaran yang kondusif. Akan 

tetapi karena guru di sekolah dihadapkan pada sejumlah peserta 

didik, guru seringkali sulit untuk membedakan mana perilaku yang 

wajar atau normal dan mana perilaku yang tidak disiplin dan perlu 

penanganan khusus. 

Setiap peserta didik memiliki perbedaan yang unik, mereka 

memiliki kekuatan, kelemahan, minat, dan perhatian yang berbeda-

beda. Latar belakang keluarga, sosial ekonomi, dan lingkungan 

membuat peserta didik berbeda dalam aktifitas, kreatifitas, 

intelegensi, dan kompetensinya. Guru seharusnya dapat 

mengidentifikasi perbedaan individual peserta didik, dan 

menetapkan karakteristik umum yang menjadi ciri kelasnya, dari 

ciri-ciri individual yang menjadi karakteristik umumlah seharusnya 

guru memulai pembelajaran. Dalam hal ini, guru juga harus 

memahami ciri-ciri peserta didik yang harus dikembangkan dan 

yang harus diarahkan kembali. 

Berdasarkan uraian di atas, aspek-aspek peserta didik yang 

perlu dipahami guru antara lain kemampuan, potensi, minat, 

kebiasaan, hobi, sikap, kepribadian, hasil belajar, catatan 

kesehatan, latar belakang sekolah, dan kegiatannya di sekolah. 

Informasi tersebut dapat diperoleh dan dipelajari dari laporan atau 

catatan sekolah, informasi dari peserta didik lain (teman dekat), 

observasi langsung dalam situasi kelas, informasi dari berbagai 

kegiatan lain di luar kelas, serta informasi dari peserta didik itu 

sendiri melalui wawancara, percakapan, dan autobiografi. 

5. Merasa Paling Pandai 

Kesalahan lain yang sering dilakukan guru di dalam 

pembelajaran adalah merasa paling pandai di kelas. Kesalahan ini 

berangkat dari kondisi bahwa pada umumnya para peserta didik di 

sekolahnya relatif lebih muda dari gurunya, sehingga guru merasa 
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bahwa peserta didik tersebut lebih bodoh disbanding dirinya, 

peserta didik dipandang sebagai gelas yang perlu diisi air ke 

dalamnya. Perasaan ini sangat menyesatkan, karena dalam kondisi 

seperti saat ini peserta didik dapat belajar melalui internet dan 

berbagai media lainnya yang mungkin guru belum menikmatinya. 

Hal ini terjadi terutama di kota-kota besar, ketika peserta didik 

datang dari keluarga kaya yang di rumahnya memiliki sarana dan 

prasarana yang lengkap, serta berlangganan koran dan majalah 

yang mungkin lebih dari satu edisi, sedangkan guru belum 

memilikinya. Dengan demikian peserta didik yang belajar mungkin 

saja lebih pandai dari pada guru. Jika ini terjadi maka guru harus 

demokratis untuk bersedia belajar kembali, bahkan belajar dari 

peserta didik sekalipun, atau saling membelajarkan. Dalam hal ini 

guru harus menjadi pembelajar sepanjang hayat, yang senantiasa 

menyesuaikan ilmu pengetahuan yang dimilikinya dengan 

perkembangan yang terjadi di masyarakat. Jika tidak, maka akan 

ketinggalan kereta, bahkan disebut guru ortodok. 

6. Diskriminatif 

Pembelajaran yang baik dan efektif adalah yang mampu 

memberi kemudahan belajar secara adil dan merata (tidak 

diskriminatif), sehingga peserta didik dapat mengembangkan 

potensinya secara optimal. Keadilan dalam pembelajaran 

merupakan kewajiban guru dan hak peserta didik untuk 

memperolehnya. Dalam prakteknya banyak guru yang tidak adil, 

sehingga merugikan perkembangan peserta didik, dan ini 

merupakan kesalahan guru yang sering dilakukan, terutama dalam 

penilaian. Penilaian merupakan upaya untuk memberikan 

penghargaan kepada peserta didik sesuai dengan usaha yang 

dilakukannya selama proses pembelajaran. Oleh karena itu, dalam 

memberikan penilaian harus dilakukan secara adil, dan benar-

benar merupakan cermin dari perilaku peserta didik. Namun 
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demikian tidak sedikit guru yang menyalahgunakan penilaian, 

misalnya sebagai ajang untuk balas dendam, atau ajang untuk 

menyalurkan kasih sayang di luar tanggung jawabnya sebagai 

seorang guru. 

7. Memaksa Hak Peserta Didik 

Memaksa hak peserta didik merupakan kesalahan yang 

sering dilakukan guru, sebagai akibat dari kebiasaan guru berbisnis 

dalam pembelajaran, sehingga menghalalkan segala cara untuk 

mendapatkan keuntungan. Guru boleh saja memiliki pekerjaan 

sampingan, memperoleh penghasilan tambahan, itu sudah menjadi 

haknya, tetapi tindakan memaksa bahkan mewajibkan peserta 

didik untuk membeli buku tertentu sangat fatal serta kurang bisa 

digugu dan ditiru. Sebatas menawarkan boleh saja, tetapi kalau 

memaksa kasihan bagi orang tua yang tidak mampu. Kondisi 

semacam ini sering kali membuat frustasi peserta didik. 

Sedangkan menurut Wina Sanjaya (2007: 70) menyebutkan 

ada empat kekeliruan dalam proses belajar mengajar yang 

dilakukan oleh guru yaitu: 

1. Ketika mengajar, guru tidak berusaha mencari informasi, 

apakah materi yang diajarkannya sudah dipahami oleh siswa 

atau belum. 

2. Dalam proses belajar mengajar guru tidak berusaha mengajak 

berpikir kepada siswa. Komunikasi bisa terjadi satu arah, yaitu 

dari guru ke siswa. Guru menganggap bahwa bagi siswa 

menguasai materi pelajaran lebih penting dibandingkan dengan 

mengembangkan kemampuan berpikir. 

3. Guru tidak berusaha mencari umpan balik mengapa siswa tidak 

mau mendengarkan penjelasannya. 
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4. Guru menganggap bahwa ia adalah orang yang paling mampu 

dan menguasai pelajaran dibandingkan dengan siswa. Siswa 

dianggap sebagai “tong kosong” yang harus diisi dengan sesuatu 

yang dianggapnya sangat penting. 
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BAB VI 

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR 14 TAHUN 2005 TENTANG GURU 

DAN DOSEN 

 

 

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 14 TAHUN 2005 

TENTANG GURU DAN DOSEN  

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, 

Menimbang:  

a. bahwa pembangunan nasional dalam bidang pendidikan adalah 

upaya mencerdaskan kehidupan bangsa dan meningkatkan 

kualitas manusia Indonesia yang beriman, bertakwa, dan 

berakhlak mulia serta menguasai ilmu pengetahuan, teknologi, 

dan seni dalam mewujudkan masyarakat yang maju, adil, 

makmur, dan beradab berdasarkan Pancasila dan Undang-

Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;  

b. bahwa untuk menjamin perluasan dan pemerataan akses, 

peningkatan mutu dan relevansi, serta tata pemerintahan yang 

baik dan akuntabilitas pendidikan yang mampu menghadapi 

tantangan sesuai dengan tuntutan perubahan kehidupan lokal, 

nasional, dan global perlu dilakukan pemberdayaan dan 

peningkatan mutu guru dan dosen secara terencana, terarah, 

dan berkesinambungan; 

c. bahwa guru dan dosen mempunyai fungsi, peran, dan 

kedudukan yang sangat strategis dalam pembangunan nasional 

dalam bidang pendidikan sebagaimana dimaksud pada huruf a, 

sehingga perlu dikembangkan sebagai profesi yang bermartabat; 
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d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada 

huruf a, huruf b, dan huruf c perlu dibentuk UndangUndang 

tentang Guru dan Dosen;  

Mengingat:  

1. Pasal 20, Pasal 22 d, dan Pasal 31 Undang-Undang Dasar 

Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem 

Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4301); 

Dengan Persetujuan Bersama 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA 

Dan 

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA 

MEMUTUSKAN:  

Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG GURU DAN DOSEN.  

 

BAB I KETENTUAN UMUM  

Pasal 1 

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:  

1. Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama 

mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, 

menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak 

usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan 

pendidikan menengah. 

2. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas 

utama mentransformasikan, mengembangkan, dan 

menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni 

melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada 

masyarakat. 

3. Guru besar atau profesor yang selanjutnya disebut profesor 

adalah jabatan fungsional tertinggi bagi dosen yang masih 

mengajar di lingkungan satuan pendidikan tinggi. 

4. 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. 
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5. Penyelenggara pendidikan adalah Pemerintah, pemerintah 

daerah, atau masyarakat yang menyelenggarakan pendidikan 

pada jalur pendidikan formal. 

6. Satuan pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang 

menyelenggarakan pendidikan pada jalur pendidikan formal 

dalam setiap jenjang dan jenis pendidikan. 

7. Perjanjian kerja atau kesepakatan kerja bersama adalah 

perjanjian tertulis antara guru atau dosen dengan 

penyelenggara pendidikan atau satuan pendidikan yang 

memuat syarat-syarat kerja serta hak dan kewajiban para pihak 

dengan prinsip kesetaraan dan kesejawatan berdasarkan 

peraturan perundang-undangan. 

8. Pemutusan hubungan kerja atau pemberhentian kerja adalah 

pengakhiran perjanjian kerja atau kesepakatan kerja bersama 

guru atau dosen karena sesuatu hal yang mengakibatkan 

berakhirnya hak dan kewajiban antara guru atau dosen dan 

penyelenggara pendidikan atau satuan pendidikan sesuai 

dengan peraturan perundang-undangan. 

9. Kualifikasi akademik adalah ijazah jenjang pendidikan 

akademik yang harus dimiliki oleh guru atau dosen sesuai 

dengan jenis, jenjang, dan satuan pendidikan formal di tempat 

penugasan.  

10. Kompetensi adalah seperangkat pengetahuan, keterampilan, 

dan perilaku yang harus dimiliki, dihayati, dan dikuasai oleh guru 

atau dosen dalam melaksanakan tugas keprofesionalan. 

11. Sertifikasi adalah proses pemberian sertifikat pendidik untuk 

guru dan dosen. 

12. Sertifikat pendidik adalah bukti formal sebagai pengakuan yang 

diberikan kepada guru dan dosen sebagai tenaga profesional. 

13. Organisasi profesi guru adalah perkumpulan yang berbadan 

hukum yang didirikan dan diurus oleh guru untuk 

mengembangkan profesionalitas guru. 

14. Lembaga pendidikan tenaga kependidikan adalah perguruan 

tinggi yang diberi tugas oleh Pemerintah untuk 

menyelenggarakan program pengadaan guru pada pendidikan 

anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, 

dan/atau pendidikan menengah, serta untuk 
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menyelenggarakan dan mengembangkan ilmu kependidikan 

dan nonkependidikan. 

15. Gaji adalah hak yang diterima oleh guru atau dosen atas 

pekerjaannya dari penyelenggara pendidikan atau satuan 

pendidikan dalam bentuk finansial secara berkala sesuai 

dengan peraturan perundang-undangan. 

16. Penghasilan adalah hak yang diterima oleh guru atau dosen 

dalam bentuk finansial sebagai imbalan melaksanakan tugas 

keprofesionalan yang ditetapkan dengan prinsip penghargaan 

atas dasar prestasi dan mencerminkan martabat guru atau 

dosen sebagai pendidik profesional. 

17. Daerah khusus adalah daerah yang terpencil atau terbelakang; 

daerah dengan kondisi masyarakat adat yang terpencil; daerah 

perbatasan dengan negara lain; daerah yang mengalami 

bencana alam, bencana sosial, atau daerah yang berada dalam 

keadaan darurat lain. 

18. Masyarakat adalah kelompok warga negara Indonesia 

nonpemerintah yang mempunyai perhatian dan peranan dalam 

bidang pendidikan.  

19. Pemerintah adalah pemerintah pusat. 

20. Pemerintah daerah adalah pemerintah provinsi, pemerintah 

kabupaten, atau pemerintah kota. 

21. Menteri adalah menteri yang menangani urusan pemerintahan 

dalam bidang pendidikan nasional.  

 

BAB II 

KEDUDUKAN, FUNGSI, DAN TUJUAN  

Pasal 2  

(1) Guru mempunyai kedudukan sebagai tenaga profesional pada 

jenjang pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan 

pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan formal yang 

diangkat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 

(2) Pengakuan kedudukan guru sebagai tenaga profesional 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan 

sertifikat pendidik. 

Pasal 3 
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(1) Dosen mempunyai kedudukan sebagai tenaga profesional pada 

jenjang pendidikan tinggi yang diangkat sesuai dengan 

peraturan perundang-undangan. 

(2) Pengakuan kedudukan dosen sebagai tenaga profesional 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan 

sertifikat pendidik. 

Pasal 4 

Kedudukan guru sebagai tenaga profesional sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) berfungsi untuk meningkatkan 

martabat dan peran guru sebagai agen pembelajaran berfungsi 

untuk meningkatkan mutu pendidikan nasional.  

Pasal 5 

Kedudukan dosen sebagai tenaga profesional sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) berfungsi untuk meningkatkan 

martabat dan peran dosen sebagai agen pembelajaran, 

pengembang ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni, serta pengabdi 

kepada masyarakat berfungsi untuk meningkatkan mutu 

pendidikan nasional.  

Pasal 6 

Kedudukan guru dan dosen sebagai tenaga profesional bertujuan 

untuk melaksanakan sistem pendidikan nasional dan mewujudkan 

tujuan pendidikan nasional, yaitu berkembangnya potensi peserta 

didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada 

Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, 

kreatif, mandiri, serta menjadi warga negara yang demokratis dan 

bertanggung jawab.  

 

BAB III 

PRINSIP PROFESIONALITAS 

Pasal 7 

(1) Profesi guru dan profesi dosen merupakan bidang pekerjaan 

khusus yang dilaksanakan berdasarkan prinsip sebagai berikut: 

a. memiliki bakat, minat, panggilan jiwa, dan idealisme;  

b. memiliki komitmen untuk meningkatkan mutu pendidikan, 

keimanan, ketakwaan, dan akhlak mulia; 

c. memiliki kualifikasi akademik dan latar belakang pendidikan 

sesuai dengan bidang tugas; 
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d. memiliki kompetensi yang diperlukan sesuai dengan bidang 

tugas; 

e. memiliki tanggung jawab atas pelaksanaan tugas 

keprofesionalan; 

f. memperoleh penghasilan yang ditentukan sesuai dengan 

prestasi kerja; 

g. memiliki kesempatan untuk mengembangkan keprofesionalan 

secara berkelanjutan dengan belajar sepanjang hayat; 

h. memiliki jaminan perlindungan hukum dalam melaksanakan 

tugas keprofesionalan; dan 

i. memiliki organisasi profesi yang mempunyai kewenangan 

mengatur hal-hal yang berkaitan dengan tugas 

keprofesionalan guru.  

(2) Pemberdayaan profesi guru atau pemberdayaan profesi dosen 

diselenggarakan melalui pengembangan diri yang dilakukan 

secara demokratis, berkeadilan, tidak diskriminatif, dan 

berkelanjutan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, 

nilai keagamaan, nilai kultural, kemajemukan bangsa, dan kode 

etik profesi.  

 

BAB IV GURU  

Bagian Kesatu  

Kualifikasi, Kompetensi, dan Sertifikasi  

Pasal 8 

Guru wajib memiliki kualifikasi akademik, kompetensi, sertifikat 

pendidik, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan 

untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional.  

Pasal 9 

Kualifikasi akademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 

diperoleh melalui pendidikan tinggi program sarjana atau program 

diploma empat. 

Pasal 10 

(1) Kompetensi guru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 

meliputi kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, 

kompetensi sosial, dan kompetensi profesional yang diperoleh 

melalui pendidikan profesi. 

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai kompetensi guru sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.  
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Pasal 11 

(1) Sertifikat pendidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 

diberikan kepada guru yang telah memenuhi persyaratan. 

(2) Sertifikasi pendidik diselenggarakan oleh perguruan tinggi yang 

memiliki program pengadaan tenaga kependidikan yang 

terakreditasi dan ditetapkan oleh Pemerintah. 

(3) Sertifikasi pendidik dilaksanakan secara objektif, transparan, 

dan akuntabel. 

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai sertifikasi pendidik 

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diatur 

dengan Peraturan Pemerintah.  

Pasal 12 

Setiap orang yang telah memperoleh sertifikat pendidik memiliki 

kesempatan yang sama untuk diangkat menjadi guru pada satuan 

pendidikan tertentu.  

Pasal 13 

(1) Pemerintah dan pemerintah daerah wajib menyediakan 

anggaran untuk peningkatan kualifikasi akademik dan 

sertifikasi pendidik bagi guru dalam jabatan yang diangkat oleh 

satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah, 

pemerintah daerah, dan masyarakat.  

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai anggaran untuk peningkatan 

kualifikasi akademik dan sertifikasi pendidik sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.  

 

 

Bagian Kedua Hak dan Kewajiban 

Pasal 14 

(1) Dalam melaksanakan tugas keprofesionalan, guru berhak: 

a. memperoleh penghasilan di atas kebutuhan hidup minimum 

dan jaminan kesejahteraan sosial; 

b. mendapatkan promosi dan penghargaan sesuai dengan tugas 

dan prestasi kerja; 

c. memperoleh perlindungan dalam melaksanakan tugas dan hak 

atas kekayaan intelektual; 

d. memperoleh kesempatan untuk meningkatkan kompetensi; 
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e. memperoleh dan memanfaatkan sarana dan prasarana 

pembelajaran untuk menunjang kelancaran tugas 

keprofesionalan; 

f. memiliki kebebasan dalam memberikan penilaian dan ikut 

menentukan kelulusan, penghargaan, dan/atau sanksi kepada 

peserta didik sesuai dengan kaidah pendidikan, kode etik guru, 

dan peraturan perundangundangan; 

g. memperoleh rasa aman dan jaminan keselamatan dalam 

melaksanakan tugas; 

h. memiliki kebebasan untuk berserikat dalam organisasi profesi;  

i. memiliki kesempatan untuk berperan dalam penentuan 

kebijakan pendidikan; 

j. memperoleh kesempatan untuk mengembangkan dan 

meningkatkan kualifikasi akademik dan kompetensi; dan/atau  

k. memperoleh pelatihan dan pengembangan profesi dalam 

bidangnya.  

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai hak guru sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.  

Pasal 15 

(1) Penghasilan di atas kebutuhan hidup minimum sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf a meliputi gaji pokok, 

tunjangan yang melekat pada gaji, serta penghasilan lain 

berupa tunjangan profesi, tunjangan fungsional, tunjangan 

khusus, dan maslahat tambahan yang terkait dengan tugasnya 

sebagai guru yang ditetapkan dengan prinsip penghargaan atas 

dasar prestasi. 

(2) Guru yang diangkat oleh satuan pendidikan yang 

diselenggarakan oleh Pemerintah atau pemerintah daerah 

diberi gaji sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 

(3) Guru yang diangkat oleh satuan pendidikan yang 

diselenggarakan oleh masyarakat diberi gaji berdasarkan 

perjanjian kerja atau kesepakatan kerja bersama. 

Pasal 16 

(1) Pemerintah memberikan tunjangan profesi sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) kepada guru yang telah 

memiliki sertifikat pendidik yang diangkat oleh penyelenggara 

pendidikan dan/atau satuan pendidikan yang diselenggarakan 

oleh masyarakat. 
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(2) Tunjangan profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

diberikan setara dengan 1 (satu) kali gaji pokok guru yang 

diangkat oleh satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh 

Pemerintah atau pemerintah daerah pada tingkat, masa kerja, 

dan kualifikasi yang sama. 

(3) Tunjangan profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

dialokasikan dalam anggaran pendapatan dan belanja negara 

(APBN) dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah 

(APBD). 

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tunjangan profesi guru 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) 

diatur dengan Peraturan Pemerintah.  

Pasal 17 

(1) Pemerintah dan/atau pemerintah daerah memberikan 

tunjangan fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 

ayat (1) kepada guru yang diangkat oleh satuan pendidikan yang 

diselenggarakan oleh Pemerintah dan pemerintah daerah. 

(2) Pemerintah dan/atau pemerintah daerah memberikan subsidi 

tunjangan fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 

ayat (1) kepada guru yang diangkat oleh satuan pendidikan yang 

diselenggarakan oleh masyarakat sesuai dengan peraturan 

perundang-undangan. 

(3) Tunjangan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan 

subsidi tunjangan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat 

(2) dialokasikan dalam anggaran pendapatan dan belanja 

negara dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah. 

Pasal 18 

(1) Pemerintah memberikan tunjangan khusus sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) kepada guru yang bertugas 

di daerah khusus. 

(2) Tunjangan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

diberikan setara dengan 1 (satu) kali gaji pokok guru yang 

diangkat oleh satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh 

Pemerintah atau pemerintah daerah pada tingkat, masa kerja, 

dan kualifikasi yang sama. 

(3) Guru yang diangkat oleh Pemerintah atau pemerintah daerah di 

daerah khusus, berhak atas rumah dinas yang disediakan oleh 

pemerintah daerah sesuai dengan kewenangan. 
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(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tunjangan khusus 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) 

diatur dengan Peraturan Pemerintah.  

Pasal 19 

(1) Maslahat tambahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 

ayat (1) merupakan tambahan kesejahteraan yang diperoleh 

dalam bentuk tunjangan pendidikan, asuransi pendidikan, 

beasiswa, dan penghargaan bagi guru, serta kemudahan untuk 

memperoleh pendidikan bagi putra dan putri guru, pelayanan 

kesehatan, atau bentuk kesejahteraan lain. 

(2) Pemerintah dan/atau pemerintah daerah menjamin 

terwujudnya maslahat tambahan sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1). 

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai maslahat tambahan 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur 

dengan Peraturan Pemerintah.  

Pasal 20 

Dalam melaksanakan tugas keprofesionalan, guru berkewajiban:  

a. merencanakan pembelajaran, melaksanakan proses 

pembelajaran yang bermutu, serta menilai dan mengevaluasi 

hasil pembelajaran; 

b. meningkatkan dan mengembangkan kualifikasi akademik dan 

kompetensi secara berkelanjutan sejalan dengan 

perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni; 

c. bertindak objektif dan tidak diskriminatif atas dasar 

pertimbangan jenis kelamin, agama, suku, ras, dan kondisi fisik 

tertentu, atau latar belakang keluarga, dan status sosial 

ekonomi peserta didik dalam pembelajaran; 

d. menjunjung tinggi peraturan perundang-undangan, hukum, dan 

kode etik guru, serta nilai-nilai agama dan etika; dan 

e. memelihara dan memupuk persatuan dan kesatuan bangsa. 

 

Bagian Ketiga 

Wajib Kerja dan Ikatan Dinas 

Pasal 21 

(1) Dalam keadaan darurat, Pemerintah dapat memberlakukan 

ketentuan wajib kerja kepada guru dan/atau warga negara 

Indonesia lainnya yang memenuhi kualifikasi akademik dan 
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kompetensi untuk melaksanakan tugas sebagai guru di daerah 

khusus di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. 

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penugasan warga negara 

Indonesia sebagai guru dalam keadaan darurat sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.  

Pasal 22 

(1) Pemerintah dan/atau pemerintah daerah dapat menetapkan 

pola ikatan dinas bagi calon guru untuk memenuhi kepentingan 

pembangunan pendidikan nasional atau kepentingan 

pembangunan daerah.  

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pola ikatan dinas bagi calon 

guru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan 

Peraturan Pemerintah.  

Pasal 23 

(1) Pemerintah mengembangkan sistem pendidikan guru ikatan 

dinas berasrama di lembaga pendidikan tenaga kependidikan 

untuk menjamin efisiensi dan mutu pendidikan. 

(2) Kurikulum pendidikan guru pada lembaga pendidikan tenaga 

kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus 

mengembangkan kompetensi yang diperlukan untuk 

mendukung pelaksanaan pendidikan nasional, pendidikan 

bertaraf internasional, dan pendidikan berbasis keunggulan 

lokal.  

 

Bagian Keempat 

Pengangkatan, Penempatan, Pemindahan, dan Pemberhentian 

Pasal 24 

(1) Pemerintah wajib memenuhi kebutuhan guru, baik dalam 

jumlah, kualifikasi akademik, maupun dalam kompetensi 

secara merata untuk menjamin keberlangsungan satuan 

pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal serta untuk 

menjamin keberlangsungan pendidikan dasar dan menengah 

yang diselenggarakan oleh Pemerintah. 

(2) Pemerintah provinsi wajib memenuhi kebutuhan guru, baik 

dalam jumlah, kualifikasi akademik, maupun dalam kompetensi 

secara merata untuk menjamin keberlangsungan pendidikan 

menengah dan pendidikan khusus sesuai dengan kewenangan. 
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(3) Pemerintah kabupaten/kota wajib memenuhi kebutuhan guru, 

baik dalam jumlah, kualifikasi akademik, maupun dalam 

kompetensi secara merata untuk menjamin keberlangsungan 

pendidikan dasar dan pendidikan anak usia dini jalur 

pendidikan formal sesuai dengan kewenangan. 

(4) Penyelenggara pendidikan atau satuan pendidikan anak usia 

dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan 

menengah yang diselenggarakan oleh masyarakat wajib 

memenuhi kebutuhan guru-tetap, baik dalam jumlah, kualifikasi 

akademik, maupun kompetensinya untuk menjamin 

keberlangsungan pendidikan.  

Pasal 25 

(1) Pengangkatan dan penempatan guru dilakukan secara objektif 

dan transparan sesuai dengan peraturan perundangundangan. 

(2) Pengangkatan dan penempatan guru pada satuan pendidikan 

yang diselenggarakan Pemerintah atau pemerintah daerah 

diatur dengan Peraturan Pemerintah. 

(3) Pengangkatan dan penempatan guru pada satuan pendidikan 

yang diselenggarakan masyarakat dilakukan oleh 

penyelenggara pendidikan atau satuan pendidikan yang 

bersangkutan berdasarkan perjanjian kerja atau kesepakatan 

kerja bersama.  

Pasal 26 

(1) Guru yang diangkat oleh Pemerintah atau pemerintah daerah 

dapat ditempatkan pada jabatan struktural. 

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penempatan guru yang 

diangkat oleh Pemerintah atau pemerintah daerah pada 

jabatan struktural sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur 

dengan Peraturan Pemerintah.  

Pasal 27 

Tenaga kerja asing yang dipekerjakan sebagai guru pada satuan 

pendidikan di Indonesia wajib mematuhi kode etik guru dan 

peraturan perundang-undangan.  

Pasal 28 

(1) Guru yang diangkat oleh Pemerintah atau pemerintah daerah 

dapat dipindahtugaskan antarprovinsi, 

antarkabupaten/antarkota, antarkecamatan maupun 
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antarsatuan pendidikan karena alasan kebutuhan satuan 

pendidikan dan/atau promosi. 

(2) Guru yang diangkat oleh Pemerintah atau pemerintah daerah 

dapat mengajukan permohonan pindah tugas, baik 

antarprovinsi, antarkabupaten/antarkota, antarkecamatan 

maupun antarsatuan pendidikan sesuai dengan peraturan 

perundang-undangan. 

(3) Dalam hal permohonan kepindahan dikabulkan, Pemerintah 

atau pemerintah daerah memfasilitasi kepindahan guru 

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan 

kewenangan. 

(4) Pemindahan guru pada satuan pendidikan yang 

diselenggarakan oleh masyarakat diatur oleh penyelenggara 

pendidikan atau satuan pendidikan yang bersangkutan 

berdasarkan perjanjian kerja atau kesepakatan kerja bersama. 

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemindahan guru 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) 

diatur dengan Peraturan Pemerintah.  

Pasal 29 

(1) Guru yang bertugas di daerah khusus memperoleh hak yang 

meliputi kenaikan pangkat rutin secara otomatis, kenaikan 

pangkat istimewa sebanyak 1 (satu) kali, dan perlindungan 

dalam pelaksanaan tugas.  

(2) Guru yang diangkat oleh Pemerintah atau pemerintah daerah 

wajib menandatangani pernyataan kesanggupan untuk 

ditugaskan di daerah khusus paling sedikit selama 2 (dua) 

tahun.  

(3) Guru yang diangkat oleh Pemerintah atau pemerintah daerah 

yang telah bertugas selama 2 (dua) tahun atau lebih di daerah 

khusus berhak pindah tugas setelah tersedia guru pengganti.  

(4) Dalam hal terjadi kekosongan guru, Pemerintah atau 

pemerintah daerah wajib menyediakan guru pengganti untuk 

menjamin keberlanjutan proses pembelajaran pada satuan 

pendidikan yang bersangkutan.  

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai guru yang bertugas di daerah 

khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), 

dan ayat (4) diatur dengan Peraturan Pemerintah.  

Pasal 30 
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(1) Guru dapat diberhentikan dengan hormat dari jabatan sebagai 

guru karena: 

a. meninggal dunia; 

b. mencapai batas usia pensiun; 

c. atas permintaan sendiri; 

d. sakit jasmani dan/atau rohani sehingga tidak dapat 

melaksanakan tugas secara terus-menerus selama 12 (dua 

belas) bulan; atau 

e. berakhirnya perjanjian kerja atau kesepakatan kerja bersama 

antara guru dan penyelenggara pendidikan.  

(2) Guru dapat diberhentikan tidak dengan hormat dari jabatan 

sebagai guru karena:  

a. melanggar sumpah dan janji jabatan;  

b. melanggar perjanjian kerja atau kesepakatan kerja bersama; atau 

c. melalaikan kewajiban dalam menjalankan tugas selama 1 (satu) 

bulan atau lebih secara terus-menerus.  

(3) Pemberhentian guru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan 

ayat (2) dilakukan sesuai dengan peraturan 

perundangundangan. 

(4) Pemberhentian guru karena batas usia pensiun sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan pada usia 60 (enam 

puluh) tahun.  

(5) Guru yang diangkat oleh Pemerintah atau pemerintah daerah 

yang diberhentikan dari jabatan sebagai guru, kecuali 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b, tidak 

dengan sendirinya diberhentikan sebagai pegawai negeri sipil.  

Pasal 31 

(1) Pemberhentian guru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 

ayat (2) dapat dilakukan setelah guru yang bersangkutan diberi 

kesempatan untuk membela diri. 

(2) Guru pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh 

masyarakat yang diberhentikan dengan hormat tidak atas 

permintaan sendiri memperoleh kompensasi finansial sesuai 

dengan perjanjian kerja atau kesepakatan kerja bersama. 

Bagian Kelima Pembinaan dan Pengembangan  

Pasal 32 

(1) Pembinaan dan pengembangan guru meliputi pembinaan dan 

pengembangan profesi dan karier.  
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(2) Pembinaan dan pengembangan profesi guru sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) meliputi kompetensi pedagogik, 

kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi 

profesional. 

(3) Pembinaan dan pengembangan profesi guru sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui jabatan fungsional. 

(4) Pembinaan dan pengembangan karier guru sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) meliputi penugasan, kenaikan pangkat, 

dan promosi.  

Pasal 33 

Kebijakan strategis pembinaan dan pengembangan profesi dan 

karier guru pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh 

Pemerintah, pemerintah daerah, atau masyarakat ditetapkan 

dengan Peraturan Menteri.  

Pasal 34 

(1) Pemerintah dan pemerintah daerah wajib membina dan 

mengembangkan kualifikasi akademik dan kompetensi guru 

pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah, 

pemerintah daerah, dan/atau masyarakat. 

(2) Satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat wajib 

membina dan mengembangkan kualifikasi akademik dan 

kompetensi guru. 

(3) Pemerintah dan pemerintah daerah wajib memberikan 

anggaran untuk meningkatkan profesionalitas dan pengabdian 

guru pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh 

Pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat.  

Pasal 35 

(1) Beban kerja guru mencakup kegiatan pokok yaitu 

merencanakan pembelajaran, melaksanakan pembelajaran, 

menilai hasil pembelajaran, membimbing dan melatih peserta 

didik, serta melaksanakan tugas tambahan 

(2) Beban kerja guru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah 

sekurang-kurangnya 24 (dua puluh empat) jam tatap muka dan 

sebanyak-banyaknya 40 (empat puluh) jam tatap muka dalam 1 

(satu) minggu. 

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai beban kerja guru sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan 

Pemerintah. 
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Bagian Keenam 

Penghargaan 

Pasal 36 

(1) Guru yang berprestasi, berdedikasi luar biasa, dan/atau 

bertugas di daerah khusus berhak memperoleh penghargaan.  

(2) Guru yang gugur dalam melaksanakan tugas di daerah khusus 

memperoleh penghargaan dari Pemerintah, pemerintah daerah, 

dan/atau masyarakat.  

Pasal 37 

(1) Penghargaan dapat diberikan oleh Pemerintah, pemerintah 

daerah, masyarakat, organisasi profesi, dan/atau satuan 

pendidikan. 

(2) Penghargaan dapat diberikan pada tingkat sekolah, tingkat 

desa/kelurahan, tingkat kecamatan, tingkat kabupaten/kota, 

tingkat provinsi, tingkat nasional, dan/atau tingkat 

internasional. 

(3) Penghargaan kepada guru dapat diberikan dalam bentuk tanda 

jasa, kenaikan pangkat istimewa, finansial, piagam, dan/atau 

bentuk penghargaan lain.  

(4) Penghargaan kepada guru dilaksanakan dalam rangka 

memperingati hari ulang tahun kemerdekaan Republik 

Indonesia, hari ulang tahun provinsi, hari ulang tahun 

kabupaten/kota, hari ulang tahun satuan pendidikan, hari 

pendidikan nasional, hari guru nasional, dan/atau hari besar 

lain.  

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian penghargaan 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan 

ayat (4) diatur dengan Peraturan Pemerintah.  

Pasal 38 

Pemerintah dapat menetapkan hari guru nasional sebagai 

penghargaan kepada guru yang diatur dengan peraturan 

perundang-undangan. 

 

Bagian Ketujuh 

Perlindungan 

Pasal 39 
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(1) Pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat, organisasi 

profesi, dan/atau satuan pendidikan wajib memberikan 

perlindungan terhadap guru dalam pelaksanaan tugas. 

(2) Perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi 

perlindungan hukum, perlindungan profesi, serta perlindungan 

keselamatan dan kesehatan kerja.  

(3) Perlindungan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 

mencakup perlindungan hukum terhadap tindak kekerasan, 

ancaman, perlakuan diskriminatif, intimidasi, atau perlakuan 

tidak adil dari pihak peserta didik, orang tua peserta didik, 

masyarakat, birokrasi, atau pihak lain.  

(4) Perlindungan profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 

mencakup perlindungan terhadap pemutusan hubungan kerja 

yang tidak sesuai dengan peraturan perundangundangan, 

pemberian imbalan yang tidak wajar, pembatasan dalam 

menyampaikan pandangan, pelecehan terhadap profesi, dan 

pembatasan/pelarangan lain yang dapat menghambat guru 

dalam melaksanakan tugas. 

(5) Perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja sebagaimana 

dimaksud pada ayat (2) mencakup perlindungan terhadap risiko 

gangguan keamanan kerja, kecelakaan kerja, kebakaran pada 

waktu kerja, bencana alam, kesehatan lingkungan kerja, 

dan/atau risiko lain.  

 

Bagian Kedelapan 

Cuti 

Pasal 40 

(1) Guru memperoleh cuti sesuai dengan peraturan 

perundangundangan. 

(2) Guru dapat memperoleh cuti untuk studi dengan tetap 

memperoleh hak gaji penuh. 

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai cuti sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah. 

 

Bagian Kesembilan 

Organisasi Profesi dan Kode Etik 

Pasal 41 

(1) Guru membentuk organisasi profesi yang bersifat independen.  
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(2) Organisasi profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

berfungsi untuk memajukan profesi, meningkatkan kompetensi, 

karier, wawasan kependidikan, perlindungan profesi, 

kesejahteraan, dan pengabdian kepada masyarakat. 

(3) Guru wajib menjadi anggota organisasi profesi. 

(4) Pembentukan organisasi profesi sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-

undangan. 

(5) Pemerintah dan/atau pemerintah daerah dapat memfasilitasi 

organisasi profesi guru dalam pelaksanaan pembinaan dan 

pengembangan profesi guru.  

Pasal 42 

Organisasi profesi guru mempunyai kewenangan: 

a. menetapkan dan menegakkan kode etik guru;  

b. memberikan bantuan hukum kepada guru;  

c. memberikan perlindungan profesi guru;  

d. melakukan pembinaan dan pengembangan profesi guru; dan  

e. memajukan pendidikan nasional.  

Pasal 43 

(1) Untuk menjaga dan meningkatkan kehormatan dan martabat 

guru dalam pelaksanaan tugas keprofesionalan, organisasi 

profesi guru membentuk kode etik. 

(2) Kode etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi norma 

dan etika yang mengikat perilaku guru dalam pelaksanaan 

tugas keprofesionalan.  

Pasal 44 

(1) Dewan kehormatan guru dibentuk oleh organisasi profesi guru. 

(2) Keanggotaan serta mekanisme kerja dewan kehormatan guru 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam anggaran 

dasar organisasi profesi guru.  

(3) Dewan kehormatan guru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

dibentuk untuk mengawasi pelaksanaan kode etik guru dan 

memberikan rekomendasi pemberian sanksi atas pelanggaran 

kode etik oleh guru.  

(4) Rekomendasi dewan kehormatan profesi guru sebagaimana 

dimaksud pada ayat (3) harus objektif, tidak diskriminatif, dan 

tidak bertentangan dengan anggaran dasar organisasi profesi 

serta peraturan perundang-undangan.  
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(5) Organisasi profesi guru wajib melaksanakan rekomendasi 

dewan kehormatan guru sebagaimana dimaksud pada ayat (3).  

BAB V 

DOSEN 

 

Bagian Kesatu 

Kualifikasi, Kompetensi, Sertifikasi, dan Jabatan Akademik 

Pasal 45 

Dosen wajib memiliki kualifikasi akademik, kompetensi, sertifikat 

pendidik, sehat jasmani dan rohani, dan memenuhi kualifikasi lain 

yang dipersyaratkan satuan pendidikan tinggi tempat bertugas, 

serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan 

nasional.  

Pasal 46 

(1) Kualifikasi akademik dosen sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 45 diperoleh melalui pendidikan tinggi program 

pascasarjana yang terakreditasi sesuai dengan bidang keahlian. 

(2) Dosen memiliki kualifikasi akademik minimum:  

a. lulusan program magister untuk program diploma atau program 

sarjana; dan  

b. lulusan program doktor untuk program pascasarjana.  

(3) Setiap orang yang memiliki keahlian dengan prestasi luar biasa 

dapat diangkat menjadi dosen. 

(4) Ketentuan lain mengenai kualifikasi akademik sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dan keahlian dengan 

prestasi luar biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) 

ditentukan oleh masing-masing senat akademik satuan 

pendidikan tinggi. 

Pasal 47 

(1) Sertifikat pendidik untuk dosen sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 45 diberikan setelah memenuhi syarat sebagai berikut: 

a. memiliki pengalaman kerja sebagai pendidik pada perguruan 

tinggi sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun;  

b. memiliki jabatan akademik sekurang-kurangnya asisten ahli; 

dan  

c. lulus sertifikasi yang dilakukan oleh perguruan tinggi yang 

menyelenggarakan program pengadaan tenaga kependidikan 

pada perguruan tinggi yang ditetapkan oleh Pemerintah.  
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(2) Pemerintah menetapkan perguruan tinggi yang terakreditasi 

untuk menyelenggarakan program pengadaan tenaga 

kependidikan sesuai dengan kebutuhan. 

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai sertifikat pendidik untuk dosen 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan penetapan perguruan 

tinggi yang terakreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 

diatur dengan Peraturan Pemerintah.  

Pasal 48 

(1) Status dosen terdiri atas dosen tetap dan dosen tidak tetap. 

(2) Jenjang jabatan akademik dosen-tetap terdiri atas asisten ahli, 

lektor, lektor kepala, dan profesor.  

(3) Persyaratan untuk menduduki jabatan akademik profesor harus 

memiliki kualifikasi akademik doktor. 

(4) Pengaturan kewenangan jenjang jabatan akademik dan dosen 

tidak-tetap ditetapkan oleh setiap satuan pendidikan tinggi 

sesuai dengan peraturan perundang-undangan.  

Pasal 49 

(1) Profesor merupakan jabatan akademik tertinggi pada satuan 

pendidikan tinggi yang mempunyai kewenangan membimbing 

calon doktor. 

(2) Profesor memiliki kewajiban khusus menulis buku dan karya 

ilmiah serta menyebarluaskan gagasannya untuk mencerahkan 

masyarakat.  

(3) Profesor yang memiliki karya ilmiah atau karya monumental 

lainnya yang sangat istimewa dalam bidangnya dan mendapat 

pengakuan internasional dapat diangkat menjadi profesor 

paripurna. 

(4) Pengaturan lebih lanjut mengenai profesor paripurna 

sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh setiap 

perguruan tinggi sesuai dengan peraturan perundangundangan.  

Pasal 50 

(1) Setiap orang yang memiliki kualifikasi akademik dan 

kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 

mempunyai kesempatan yang sama untuk menjadi dosen.  

(2) Setiap orang, yang akan diangkat menjadi dosen sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1), wajib mengikuti proses seleksi.  

(3) Setiap orang dapat diangkat secara langsung menduduki 

jenjang jabatan akademik tertentu berdasarkan hasil penilaian 
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terhadap kualifikasi akademik, kompetensi, dan pengalaman 

yang dimiliki.  

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai seleksi sebagaimana 

dimaksud pada ayat (2) dan pengangkatan serta penetapan 

jenjang jabatan akademik tertentu sebagaimana dimaksud 

pada ayat (3) ditentukan oleh setiap satuan pendidikan tinggi 

sesuai dengan peraturan perundang-undangan.  

Bagian Kedua 

Hak dan Kewajiban  

Pasal 51  

(1) Dalam melaksanakan tugas keprofesionalan, dosen berhak:  

a. memperoleh penghasilan di atas kebutuhan hidup minimum 

dan jaminan kesejahteraan sosial; 

b. mendapatkan promosi dan penghargaan sesuai dengan tugas 

dan prestasi kerja;  

c. memperoleh perlindungan dalam melaksanakan tugas dan hak 

atas kekayaan intelektual; 

d. memperoleh kesempatan untuk meningkatkan kompetensi, 

akses sumber belajar, informasi, sarana dan prasarana 

pembelajaran, serta penelitian dan pengabdian kepada 

masyarakat; 

e. memiliki kebebasan akademik, mimbar akademik, dan otonomi 

keilmuan; 

f. memiliki kebebasan dalam memberikan penilaian dan 

menentukan kelulusan peserta didik; dan 

g. memiliki kebebasan untuk berserikat dalam organisasi 

profesi/organisasi profesi keilmuan. 

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai hak dosen sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.  

Pasal 52 

(1) Penghasilan di atas kebutuhan hidup minimum sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) huruf a meliputi gaji pokok, 

tunjangan yang melekat pada gaji, serta penghasilan lain yang 

berupa tunjangan profesi, tunjangan fungsional, tunjangan 

khusus, tunjangan kehormatan, serta maslahat tambahan yang 

terkait dengan tugas sebagai dosen yang ditetapkan dengan 

prinsip penghargaan atas dasar prestasi.  
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(2) Dosen yang diangkat oleh satuan pendidikan tinggi yang 

diselenggarakan oleh Pemerintah atau pemerintah daerah 

diberi gaji sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 

(3) Dosen yang diangkat oleh satuan pendidikan tinggi yang 

diselenggarakan oleh masyarakat diberi gaji berdasarkan 

perjanjian kerja atau kesepakatan kerja bersama.  

Pasal 53 

(1) Pemerintah memberikan tunjangan profesi sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1) kepada dosen yang telah 

memiliki sertifikat pendidik yang diangkat oleh penyelenggara 

pendidikan dan/atau satuan pendidikan tinggi yang 

diselenggarakan oleh masyarakat. 

(2) Tunjangan profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

diberikan setara dengan 1 (satu) kali gaji pokok dosen yang 

diangkat oleh Pemerintah pada tingkat, masa kerja, dan 

kualifikasi yang sama. 

(3) Tunjangan profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

dialokasikan dalam anggaran pendapatan dan belanja negara.  

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tunjangan profesi 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) 

diatur dengan Peraturan Pemerintah.  

Pasal 54 

(1) Pemerintah memberikan tunjangan fungsional sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1) kepada dosen yang diangkat 

oleh Pemerintah.  

(2) Pemerintah memberikan subsidi tunjangan fungsional 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1) kepada dosen 

yang diangkat oleh satuan pendidikan tinggi yang 

diselenggarakan oleh masyarakat sesuai dengan peraturan 

perundang-undangan.  

(3) Tunjangan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

dialokasikan dalam anggaran pendapatan dan belanja negara.  

Pasal 55 

(1) Pemerintah memberikan tunjangan khusus sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1) kepada dosen yang bertugas 

di daerah khusus.  

(2) Tunjangan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

diberikan setara dengan 1 (satu) kali gaji pokok dosen yang 
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diangkat oleh Pemerintah atau pemerintah daerah pada tingkat, 

masa kerja, dan kualifikasi yang sama. 

(3) Tunjangan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

dialokasikan dalam anggaran pendapatan dan belanja negara.  

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tunjangan khusus 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) 

diatur dengan Peraturan Pemerintah.  

Pasal 56 

(1) Pemerintah memberikan tunjangan kehormatan kepada 

profesor yang diangkat oleh penyelenggara pendidikan atau 

satuan pendidikan tinggi setara 2 (dua) kali gaji pokok profesor 

yang diangkat oleh Pemerintah pada tingkat, masa kerja, dan 

kualifikasi yang sama. 

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tunjangan kehormatan 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan 

Pemerintah.  

Pasal 57 

(1) Maslahat tambahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 

ayat (1) merupakan tambahan kesejahteraan yang diperoleh 

dalam bentuk tunjangan pendidikan, asuransi pendidikan, 

beasiswa, dan penghargaan bagi dosen, serta kemudahan 

untuk memperoleh pendidikan bagi putra dan putri dosen, 

pelayanan kesehatan, atau bentuk kesejahteraan lain.  

(2) Pemerintah dan/atau pemerintah daerah menjamin 

terwujudnya maslahat tambahan sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1). 

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai maslahat tambahan 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur 

dengan Peraturan Pemerintah.  

Pasal 58 

Dosen yang diangkat oleh penyelenggara pendidikan atau satuan 

pendidikan tinggi yang diselenggarakan oleh masyarakat berhak 

memperoleh jaminan sosial tenaga kerja sesuai dengan peraturan 

perundang-undangan. 

Pasal 59 

(1) Dosen yang mendalami dan mengembangkan bidang ilmu 

langka berhak memperoleh dana dan fasilitas khusus dari 

Pemerintah dan/atau pemerintah daerah. 
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(2) Dosen yang diangkat oleh Pemerintah di daerah khusus, berhak 

atas rumah dinas yang disediakan oleh Pemerintah dan/atau 

pemerintah daerah sesuai dengan kewenangan.  

Pasal 60 

Dalam melaksanakan tugas keprofesionalan, dosen berkewajiban: 

a. melaksanakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada 

masyarakat; 

b. merencanakan, melaksanakan proses pembelajaran, serta 

menilai dan mengevaluasi hasil pembelajaran;  

c. meningkatkan dan mengembangkan kualifikasi akademik dan 

kompetensi secara berkelanjutan sejalan dengan 

perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni; 

d. bertindak objektif dan tidak diskriminatif atas dasar 

pertimbangan jenis kelamin, agama, suku, ras, kondisi fisik 

tertentu, atau latar belakang sosioekonomi peserta didik dalam 

pembelajaran; 

e. menjunjung tinggi peraturan perundang-undangan, hukum, dan 

kode etik, serta nilai-nilai agama dan etika; dan 

f. memelihara dan memupuk persatuan dan kesatuan bangsa.  

 

Bagian Ketiga 

Wajib Kerja dan Ikatan Dinas 

Pasal 61 

(1) Dalam keadaan darurat, Pemerintah dapat memberlakukan 

ketentuan wajib kerja kepada dosen dan/atau warga negara 

Indonesia lain yang memenuhi kualifikasi akademik dan 

kompetensi untuk melaksanakan tugas sebagai dosen di 

daerah khusus.  

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penugasan warga negara 

Indonesia sebagai dosen dalam keadaan darurat sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.  

Pasal 62 

(1) Pemerintah dapat menetapkan pola ikatan dinas bagi calon 

dosen untuk memenuhi kepentingan pembangunan pendidikan 

nasional, atau untuk memenuhi kepentingan pembangunan 

daerah. 
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(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pola ikatan dinas bagi calon 

dosen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan 

Peraturan Pemerintah. 

Bagian Keempat 

Pengangkatan, Penempatan, Pemindahan, dan Pemberhentian 

Pasal 63 

(1) Pengangkatan dan penempatan dosen pada satuan pendidikan 

tinggi dilakukan secara objektif dan transparan sesuai dengan 

peraturan perundang-undangan.  

(2) Pengangkatan dan penempatan dosen pada satuan pendidikan 

tinggi yang diselenggarakan oleh Pemerintah diatur dengan 

Peraturan Pemerintah. 

(3) Pengangkatan dan penempatan dosen pada satuan pendidikan 

tinggi yang diselenggarakan oleh masyarakat dilakukan oleh 

penyelenggara pendidikan atau satuan pendidikan tinggi yang 

bersangkutan berdasarkan perjanjian kerja atau kesepakatan 

kerja bersama.  

(4) Pemerintah dan pemerintah daerah wajib memfasilitasi satuan 

pendidikan tinggi yang diselenggarakan oleh masyarakat untuk 

menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu.  

Pasal 64 

(1) Dosen yang diangkat oleh Pemerintah dapat ditempatkan pada 

jabatan struktural sesuai dengan peraturan perundang-

undangan.  

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penempatan dosen yang 

diangkat oleh Pemerintah pada jabatan struktural sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.  

Pasal 65 

Tenaga kerja asing yang dipekerjakan sebagai dosen pada satuan 

pendidikan tinggi di Indonesia wajib mematuhi peraturan 

perundang-undangan.  

Pasal 66 

 Pemindahan dosen pada satuan pendidikan tinggi yang 

diselenggarakan oleh masyarakat diatur oleh penyelenggara 

pendidikan berdasarkan perjanjian kerja atau kesepakatan kerja 

bersama. 

Pasal 67 
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(1) Dosen dapat diberhentikan dengan hormat dari jabatan sebagai 

dosen karena:  

a. meninggal dunia;  

b. mencapai batas usia pensiun;  

c. atas permintaan sendiri;  

d. tidak dapat melaksanakan tugas secara terus-menerus selama 

12 (dua belas) bulan karena sakit jasmani dan/atau rohani; 

atau  

e. berakhirnya perjanjian kerja atau kesepakatan kerja bersama 

antara dosen dan penyelenggara pendidikan.  

(2) Dosen dapat diberhentikan tidak dengan hormat dari jabatan 

sebagai dosen karena:  

a. melanggar sumpah dan janji jabatan;  

b. melanggar perjanjian kerja atau kesepakatan kerja bersama; 

atau 

c. melalaikan kewajiban dalam menjalankan tugas selama 1 

(satu) bulan atau lebih secara terus-menerus. 

(3) Pemberhentian dosen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

dan ayat (2) dilakukan oleh penyelenggara pendidikan atau 

satuan pendidikan tinggi yang bersangkutan berdasarkan 

peraturan perundang-undangan. 

(4) Pemberhentian dosen karena batas usia pensiun sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan pada usia 65 (enam 

puluh lima) tahun.  

(5) Profesor yang berprestasi dapat diperpanjang batas usia 

pensiunnya sampai 70 (tujuh puluh) tahun. 

(6) Dosen yang diangkat oleh Pemerintah yang diberhentikan dari 

jabatan sebagai dosen, kecuali sebagaimana dimaksud ayat (1) 

huruf a dan huruf b, tidak dengan sendirinya diberhentikan 

sebagai pegawai negeri sipil.  

Pasal 68 

(1) Pemberhentian dosen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 

ayat (2) dapat dilakukan setelah dosen yang bersangkutan 

diberi kesempatan untuk membela diri.  

(2) Dosen pada satuan pendidikan tinggi yang diselenggarakan 

oleh masyarakat yang diberhentikan dengan hormat tidak atas 

permintaan sendiri memperoleh kompensasi finansial sesuai 

dengan perjanjian kerja atau kesepakatan kerja bersama. 
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Bagian Kelima 

Pembinaan dan Pengembangan 

Pasal 69 

(1) Pembinaan dan pengembangan dosen meliputi pembinaan dan 

pengembangan profesi dan karier. 

(2) Pembinaan dan pengembangan profesi dosen sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) meliputi kompetensi pedagogik, 

kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi 

profesional. 

(3) Pembinaan dan pengembangan profesi dosen dilakukan 

melalui jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1).  

(4) Pembinaan dan pengembangan karier dosen sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) meliputi penugasan, kenaikan pangkat, 

dan promosi.  

Pasal 70 

Kebijakan strategis pembinaan dan pengembangan profesi dan 

karier dosen pada satuan pendidikan tinggi yang diselenggarakan 

oleh Pemerintah atau masyarakat ditetapkan dengan Peraturan 

Menteri.  

 

Pasal 71 

(1) Pemerintah wajib membina dan mengembangkan kualifikasi 

akademik dan kompetensi dosen pada satuan pendidikan tinggi 

yang diselenggarakan oleh Pemerintah dan/atau masyarakat.  

(2) Satuan pendidikan tinggi yang diselenggarakan oleh 

masyarakat wajib membina dan mengembangkan kualifikasi 

akademik dan kompetensi dosen. 

(3) Pemerintah wajib memberikan anggaran untuk meningkatkan 

profesionalitas dan pengabdian dosen pada satuan pendidikan 

tinggi yang diselenggarakan oleh Pemerintah dan/atau 

masyarakat. 

Pasal 72 

(1) Beban kerja dosen mencakup kegiatan pokok yaitu 

merencanakan pembelajaran, melaksanakan proses 

pembelajaran, melakukan evaluasi pembelajaran, membimbing 

dan melatih, melakukan penelitian, melakukan tugas 

tambahan, serta melakukan pengabdian kepada masyarakat.  
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(2) Beban kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

sekurangkurangnya sepadan dengan 12 (dua belas) satuan 

kredit semester dan sebanyak-banyaknya 16 (enam belas) 

satuan kredit semester. 

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai beban kerja dosen 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur oleh 

setiap satuan pendidikan tinggi sesuai dengan peraturan 

perundang-undangan.  

Bagian Keenam 

Penghargaan 

Pasal 73 

(1) Dosen yang berprestasi, berdedikasi luar biasa, dan/atau 

bertugas di daerah khusus berhak memperoleh penghargaan. 

(2) Dosen yang gugur dalam melaksanakan tugas di daerah khusus 

memperoleh penghargaan dari Pemerintah, pemerintah daerah, 

dan/atau masyarakat.  

 

Pasal 74 

(1) Penghargaan dapat diberikan oleh Pemerintah, pemerintah 

daerah, masyarakat, organisasi profesi keilmuan, dan/atau 

satuan pendidikan tinggi. 

(2) Penghargaan dapat diberikan pada tingkat satuan pendidikan 

tinggi, tingkat kabupaten/kota, tingkat provinsi, tingkat 

nasional, dan/atau tingkat internasional.  

(3) Penghargaan dapat diberikan dalam bentuk tanda jasa, 

kenaikan pangkat istimewa, finansial, piagam, dan/atau bentuk 

penghargaan lain. 

(4) Penghargaan kepada dosen dilaksanakan dalam rangka 

memperingati hari ulang tahun kemerdekaan Republik 

Indonesia, hari ulang tahun provinsi, hari ulang tahun 

kabupaten/kota, hari ulang tahun satuan pendidikan tinggi, hari 

pendidikan nasional, dan/atau hari besar lain. 

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian penghargaan 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan 

ayat (4) diatur dengan Peraturan Pemerintah.  

Bagian Ketujuh 

Perlindungan 

Pasal 75 
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(1) Pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat, organisasi 

profesi, dan/atau satuan pendidikan tinggi wajib memberikan 

perlindungan terhadap dosen dalam pelaksanaan tugas. 

(2) Perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi 

perlindungan hukum, perlindungan profesi, serta perlindungan 

keselamatan dan kesehatan kerja. 

(3) Perlindungan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 

mencakup perlindungan terhadap tindak kekerasan, ancaman, 

perlakuan diskriminatif, intimidasi, atau perlakuan tidak adil 

dari pihak peserta didik, orang tua peserta didik, masyarakat, 

birokrasi, dan/atau pihak lain. 

(4) Perlindungan profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 

mencakup perlindungan terhadap pelaksanaan tugas dosen 

sebagai tenaga profesional yang meliputi pemutusan hubungan 

kerja yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan, 

pemberian imbalan yang tidak wajar, pembatasan kebebasan 

akademik, mimbar akademik, dan otonomi keilmuan, serta 

pembatasan/pelarangan lain yang dapat menghambat dosen 

dalam pelaksanaan tugas. 

(5) Perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja sebagaimana 

dimaksud pada ayat (2) meliputi perlindungan terhadap risiko 

gangguan keamanan kerja, kecelakaan kerja, kebakaran pada 

waktu kerja, bencana alam, kesehatan lingkungan kerja, 

dan/atau risiko lain. 

(6) Dalam rangka kegiatan akademik, dosen mendapat 

perlindungan untuk menggunakan data dan sumber yang 

dikategorikan terlarang oleh peraturan perundangundangan.  

Bagian Kedelapan 

Cuti 

Pasal 76 

(1) Dosen memperoleh cuti sesuai dengan peraturan perundang-

undangan.  

(2) Dosen memperoleh cuti untuk studi dan penelitian atau untuk 

pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni dengan 

memperoleh hak gaji penuh. 

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai cuti sebagaimana dimaksud 

pada pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan 

Pemerintah.  
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BAB VI 

SANKSI 

Pasal 77 

(1) Guru yang diangkat oleh Pemerintah atau pemerintah daerah 

yang tidak menjalankan kewajiban sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 20 dikenai sanksi sesuai dengan peraturan 

perundang-undangan.  

(2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa: 

a. teguran;  

b. peringatan tertulis;  

c. penundaan pemberian hak guru; 

d. penurunan pangkat;  

e. pemberhentian dengan hormat; atau 

f. pemberhentian tidak dengan hormat.  

(3) Guru yang berstatus ikatan dinas sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 22 yang tidak melaksanakan tugas sesuai dengan 

perjanjian kerja atau kesepakatan kerja bersama diberi sanksi 

sesuai dengan perjanjian ikatan dinas. 

(4) Guru yang diangkat oleh penyelenggara pendidikan atau satuan 

pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat, yang tidak 

menjalankan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 

20 dikenai sanksi sesuai dengan perjanjian kerja atau 

kesepakatan kerja bersama. 

(5) Guru yang melakukan pelanggaran kode etik dikenai sanksi oleh 

organisasi profesi.  

(6) Guru yang dikenai sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 

ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) mempunyai hak membela 

diri.  

Pasal 78 

(1) Dosen yang diangkat oleh Pemerintah yang tidak menjalankan 

kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 dikenai 

sanksi sesuai dengan peraturan perundangundangan. 

(2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa: 

a. teguran;  

b. peringatan tertulis; 

c. penundaan pemberian hak dosen; 

d. penurunan pangkat dan jabatan akademik; 

e. pemberhentian dengan hormat; atau 
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f. pemberhentian tidak dengan hormat.  

(3) Dosen yang diangkat oleh penyelenggara pendidikan atau 

satuan pendidikan tinggi yang diselenggarakan oleh masyarakat 

yang tidak menjalankan kewajiban sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 60 dikenai sanksi sesuai dengan perjanjian kerja 

atau kesepakatan kerja bersama.  

(4) Dosen yang berstatus ikatan dinas sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 62 yang tidak melaksanakan tugas sesuai dengan 

perjanjian kerja atau kesepakatan kerja bersama diberi sanksi 

sesuai dengan perjanjian ikatan dinas.  

(5) Dosen yang dikenai sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) mempunyai hak membela diri. 

Pasal 79 

(1) Penyelenggara pendidikan atau satuan pendidikan yang 

melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 24, Pasal 34, Pasal 39, Pasal 63 ayat 

(4), Pasal 71, dan Pasal 75 diberi sanksi sesuai dengan 

peraturan perundang-undangan.  

(2) Sanksi bagi penyelenggara pendidikan berupa: 

a. teguran;  

b. peringatan tertulis;  

c. pembatasan kegiatan penyelenggaraan satuan pendidikan; 

atau  

d. pembekuan kegiatan penyelenggaraan satuan pendidikan.  

BAB VII 

KETENTUAN PERALIHAN 

Pasal 80 

(1) Pada saat mulai berlakunya Undang-Undang ini:  

a. guru yang belum memiliki sertifikat pendidik memperoleh 

tunjangan fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 

ayat (1) dan ayat (2) dan memperoleh maslahat tambahan 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) paling lama 10 

(sepuluh) tahun, atau guru yang bersangkutan telah memenuhi 

kewajiban memiliki sertifikat pendidik.  

b. dosen yang belum memiliki sertifikat pendidik memperoleh 

tunjangan fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 

ayat (1) dan ayat (2) dan memperoleh maslahat tambahan 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (2) paling lama 10 
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(sepuluh) tahun, atau dosen yang bersangkutan telah 

memenuhi kewajiban memiliki sertifikat pendidik 

(2) Tunjangan fungsional dan maslahat tambahan bagi guru dan 

dosen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan 

dalam anggaran pendapatan dan belanja negara dan anggaran 

pendapatan dan belanja daerah.  

Pasal 81 

Semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan 

guru dan dosen tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan atau 

belum diganti dengan peraturan baru berdasarkan UndangUndang 

ini.  

BAB VIII 

KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 82 

(1) Pemerintah mulai melaksanakan program sertifikasi pendidik 

paling lama dalam waktu 12 (dua belas) bulan terhitung sejak 

berlakunya Undang-Undang ini. 

(2) Guru yang belum memiliki kualifikasi akademik dan sertifikat 

pendidik sebagaimana dimaksud pada UndangUndang ini wajib 

memenuhi kualifikasi akademik dan sertifikat pendidik paling 

lama 10 (sepuluh) tahun sejak berlakunya Undang-Undang ini.  

Pasal 83 

Semua peraturan perundang-undangan yang diperlukan untuk 

melaksanakan Undang-Undang ini harus diselesaikan 

selambatlambatnya 18 (delapan belas) bulan sejak berlakunya 

UndangUndang ini.  

Pasal 84 

Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 

Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran 

Negara Republik Indonesia.  

   Disahkan di Jakarta  

   pada tanggal 30 Desember 2005  

   PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,  

   ttd  

    

 

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO  



 

147  

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 30 Desember 2005  

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA  

AD INTERIM,  

ttd  

 

 

YUSRIL IHZA MAHENDRA 

 

 

PENJELASAN ATAS UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR 14 TAHUN 2005 TENTANG GURU DAN DOSEN 

I. UMUM  

Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa tujuan nasional adalah 

untuk melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah 

Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, 

mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan 

ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, 

dan keadilan sosial. Untuk mewujudkan tujuan nasional tersebut, 

pendidikan merupakan faktor yang sangat menentukan. 

Selanjutnya, Pasal 31 Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan bahwa (1) setiap warga 

negara berhak mendapat pendidikan; (2) Setiap warga negara wajib 

mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya; 

(3) Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem 

pendidikan nasional, yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan 

serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, 

yang diatur dengan undangundang; (4) Negara memprioritaskan 

anggaran pendidikan sekurangkurangnya 20% (dua puluh persen) 

dari anggaran pendapatan dan belanja negara serta dari anggaran 

pendapatan dan belanja daerah untuk memenuhi kebutuhan 

penyelenggaraan pendidikan nasional; dan (5) Pemerintah 

memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menjunjung 

tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan 

peradaban serta kesejahteraan umat manusia.  

Salah satu amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945 tersebut kemudian diatur lebih lanjut dalam 

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan 
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Nasional, yang memiliki visi terwujudnya sistem pendidikan sebagai 

pranata sosial yang kuat dan berwibawa untuk memberdayakan 

semua warga negara Indonesia berkembang menjadi manusia yang 

berkualitas sehingga mampu dan proaktif menjawab tantangan 

zaman yang selalu berubah. Kualitas manusia yang dibutuhkan oleh 

bangsa Indonesia pada masa yang akan datang adalah yang 

mampu menghadapi persaingan yang semakin ketat dengan 

bangsa lain di dunia. 

Kualitas manusia Indonesia tersebut dihasilkan melalui 

penyelenggaraan pendidikan yang bermutu. Oleh karena itu, guru 

dan dosen mempunyai fungsi, peran, dan kedudukan yang sangat 

strategis. Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 

tentang Sistem Pendidikan Nasional menyatakan bahwa pendidik 

merupakan tenaga profesional. Kedudukan guru dan dosen sebagai 

tenaga profesional mempunyai visi terwujudnya penyelenggaraan 

pembelajaran sesuai dengan prinsip-prinsip profesionalitas untuk 

memenuhi hak yang sama bagi setiap warga negara dalam 

memperoleh pendidikan yang bermutu.  

Berdasarkan uraian di atas, pengakuan kedudukan guru 

dan dosen sebagai tenaga profesional mempunyai misi untuk 

melaksanakan tujuan Undang-Undang ini sebagai berikut:  

1. mengangkat martabat guru dan dosen;  

2. menjamin hak dan kewajiban guru dan dosen;  

3. meningkatkan kompetensi guru dan dosen;  

4. memajukan profesi serta karier guru dan dosen;  

5. meningkatkan mutu pembelajaran; 

6. meningkatkan mutu pendidikan nasional;  

7. mengurangi kesenjangan ketersediaan guru dan dosen 

antardaerah dari segi jumlah, mutu, kualifikasi akademik, dan 

kompetensi;  

8. mengurangi kesenjangan mutu pendidikan antardaerah; dan  

9. meningkatkan pelayanan pendidikan yang bermutu.  

Berdasarkan visi dan misi tersebut, kedudukan guru 

sebagai tenaga profesional berfungsi untuk meningkatkan 

martabat guru serta perannya sebagai agen pembelajaran untuk 

meningkatkan mutu pendidikan nasional, sedangkan kedudukan 

dosen sebagai tenaga profesional berfungsi untuk meningkatkan 
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martabat dosen serta mengembangkan ilmu pengetahuan, 

teknologi, dan seni untuk meningkatkan mutu pendidikan nasional. 

Sejalan dengan fungsi tersebut, kedudukan guru dan dosen 

sebagai tenaga profesional bertujuan untuk melaksanakan sistem 

pendidikan nasional dan mewujudkan tujuan pendidikan nasional, 

yakni berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia 

yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, 

berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, serta 

menjadi warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab. 

Untuk meningkatkan penghargaan terhadap tugas guru dan 

dosen, kedudukan guru dan dosen pada pendidikan anak usia dini 

jalur pendidikan formal, pada jenjang pendidikan dasar, pendidikan 

menengah, dan pendidikan tinggi perlu dikukuhkan dengan 

pemberian sertifikat pendidik. Sertifikat tersebut merupakan 

pengakuan atas kedudukan guru dan dosen sebagai tenaga 

profesional. Dalam melaksanakan tugasnya, guru dan dosen harus 

memperoleh penghasilan di atas kebutuhan hidup minimum 

sehingga memiliki kesempatan untuk meningkatkan kemampuan 

profesionalnya.  

Selain itu, perlu juga diperhatikan upaya-upaya 

memaksimalkan fungsi dan peran strategis guru dan dosen yang 

meliputi penegakan hak dan kewajiban guru dan dosen sebagai 

tenaga profesional, pembinaan dan pengembangan profesi guru 

dan dosen, perlindungan hukum, perlindungan profesi, serta 

perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja.  

Berdasarkan visi, misi, dan pertimbangan-pertimbangan di 

atas diperlukan strategi yang meliputi:  

1. penyelenggaraan sertifikasi pendidik berdasarkan kualifikasi 

akademik dan kompetensi; 

2. pemenuhan hak dan kewajiban guru dan dosen sebagai tenaga 

profesional yang sesuai dengan prinsip profesionalitas;  

3. penyelenggaraan kebijakan strategis dalam pengangkatan, 

penempatan, pemindahan, dan pemberhentian guru dan dosen 

sesuai dengan kebutuhan, baik jumlah, kualifikasi akademik, 

maupun kompetensi yang dilakukan secara merata, objektif, 

dan transparan untuk menjamin keberlangsungan pendidikan; 
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4. penyelenggaraan kebijakan strategis dalam pembinaan dan 

pengembangan profesi guru dan dosen untuk meningkatkan 

profesionalitas dan pengabdian para guru dan dosen; 

5. peningkatan pemberian penghargaan dan jaminan 

perlindungan terhadap guru dan dosen dalam pelaksanaan 

tugas profesional; 

6. peningkatan peran organisasi profesi untuk menjaga dan 

meningkatkan kehormatan dan martabat guru dan dosen dalam 

pelaksanaan tugas sebagai tenaga profesional;  

7. penguatan kesetaraan antara guru dan dosen yang bertugas 

pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah 

dan pemerintah daerah dengan guru dan dosen yang bertugas 

pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh 

masyarakat; 

8. penguatan tanggung jawab dan kewajiban Pemerintah dan 

pemerintah daerah dalam merealisasikan pencapaian anggaran 

pendidikan untuk memenuhi hak dan kewajiban guru dan dosen 

sebagai tenaga profesional; dan  

9. peningkatan peran serta masyarakat dalam memenuhi hak dan 

kewajiban guru dan dosen.  

Pengakuan kedudukan guru dan dosen sebagai tenaga 

profesional merupakan bagian dari pembaharuan sistem 

pendidikan nasional yang pelaksanaannya memperhatikan 

berbagai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang 

pendidikan, kepegawaian, ketenagakerjaan, keuangan, dan 

pemerintahan daerah.  

Sehubungan dengan hal itu, diperlukan pengaturan tentang 

kedudukan guru dan dosen sebagai tenaga profesional dalam suatu 

Undang-Undang tentang Guru dan Dosen. 

 

II. PASAL DEMI PASAL 

Pasal 1 

Cukup jelas. 

Pasal 2 Ayat (1) 

Guru sebagai tenaga profesional mengandung arti bahwa pekerjaan 

guru hanya dapat dilakukan oleh seseorang yang mempunyai 

kualifikasi akademik, kompetensi, dan sertifikat pendidik sesuai 
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dengan persyaratan untuk setiap jenis dan jenjang pendidikan 

tertentu.  

Ayat (2) 

Cukup jelas. 

Pasal 3 Cukup jelas. 

Pasal 4 

Yang dimaksud dengan guru sebagai agen pembelajaran (learning 

agent) adalah peran guru antara lain sebagai fasilitator, motivator, 

pemacu, perekayasa pembelajaran, dan pemberi inspirasi belajar 

bagi peserta didik.  

Pasal 5 

Cukup jelas. 

Pasal 6 

Cukup jelas. 

Pasal 7 

Cukup jelas. 

Pasal 8 

Yang dimaksud dengan sehat jasmani dan rohani adalah kondisi 

kesehatan fisik dan mental yang memungkinkan guru dapat 

melaksanakan tugas dengan baik. Kondisi kesehatan fisik dan 

mental tersebut tidak ditujukan kepada penyandang cacat.  

Pasal 9  

Cukup jelas. 

Pasal 10  

Ayat (1) 

Yang dimaksud dengan kompetensi pedagogik adalah kemampuan 

mengelola pembelajaran peserta didik. Yang dimaksud dengan 

kompetensi kepribadian adalah kemampuan kepribadian yang 

mantap, berakhlak mulia, arif, dan berwibawa serta menjadi 

teladan peserta didik. Yang dimaksud dengan kompetensi 

profesional adalah kemampuan penguasaan materi pelajaran 

secara luas dan mendalam. Yang dimaksud dengan kompetensi 

sosial adalah kemampuan guru untuk berkomunikasi dan 

berinteraksi secara efektif dan efisien dengan peserta didik, 

sesama guru, orangtua/wali peserta didik, dan masyarakat sekitar.  

Ayat (2) 

 Cukup jelas. 

Pasal 11  



 

152  

Cukup jelas. 

Pasal 12  

Cukup jelas. 

Pasal 13  

Cukup jelas. 

Pasal 14 

Ayat (1) 

huruf a 

Yang dimaksud dengan penghasilan di atas kebutuhan hidup 

minimum adalah pendapatan yang cukup untuk memenuhi 

kebutuhan hidup guru dan keluarganya secara wajar, baik sandang, 

pangan, papan, kesehatan, pendidikan, rekreasi, maupun jaminan 

hari tua.  

huruf b  

Cukup jelas 

huruf c  

Cukup jelas 

huruf d  

Cukup jelas. 

huruf e  

Cukup jelas. 

huruf f  

Cukup jelas. 

huruf g  

Cukup jelas. 

huruf h  

Cukup jelas. 

huruf i  

Cukup jelas. 

huruf j  

Cukup jelas. 

huruf k  

Cukup jelas. 

Ayat (2)  

Cukup jelas. 

Pasal 15  

Ayat (1) 
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Yang dimaksud dengan gaji pokok adalah satuan penghasilan yang 

ditetapkan berdasarkan pangkat, golongan, dan masa kerja.  

Yang dimaksud dengan tunjangan yang melekat pada gaji adalah 

tambahan penghasilan sebagai komponen kesejahteraan yang 

ditentukan berdasarkan jumlah tanggungan keluarga.  

Yang dimaksud dengan tunjangan profesi adalah tunjangan yang 

diberikan kepada guru yang memiliki sertifikat pendidik sebagai 

penghargaan atas profesionalitasnya. 

Yang dimaksud dengan tunjangan khusus adalah tunjangan yang 

diberikan kepada guru sebagai kompensasi atas kesulitan hidup 

yang dihadapi dalam melaksanakan tugas di daerah khusus.  

Yang dimaksud dengan maslahat tambahan adalah tambahan 

kesejahteraan yang diperoleh dalam bentuk asuransi, pelayanan 

kesehatan, atau bentuk kesejahteraan lain.  

Ayat (2) 

Cukup jelas. 

Ayat (3) 

Cukup jelas. 

Pasal 16 

Ayat (1) 

Cukup jelas. 

Ayat (2) 

Cukup jelas.  

Ayat (3) 

Tunjangan profesi dapat diperhitungkan sebagai bagian dari 

anggaran pendidikan selain gaji pendidik dan anggaran pendidikan 

kedinasan untuk memenuhi ketentuan dalam Pasal 49 ayat (1) dan 

ayat (4) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem 

Pendidikan Nasional.  

Ayat (4) 

Cukup jelas. 

Pasal 17 

Ayat (1) 

Cukup jelas. 

Ayat (2) 

Cukup jelas 

Ayat (3) 
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Tunjangan fungsional dapat diperhitungkan sebagai bagian dari 

anggaran pendidikan selain gaji pendidik dan anggaran pendidikan 

kedinasan untuk memenuhi ketentuan dalam Pasal 49 ayat (1) dan 

ayat (4) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem 

Pendidikan Nasional.  

Pasal 18 

Ayat (1) 

Tunjangan khusus dapat diperhitungkan sebagai bagian dari 

anggaran pendidikan selain gaji pendidik dan anggaran pendidikan 

kedinasan untuk memenuhi ketentuan dalam Pasal 49 ayat (1) dan 

ayat (4) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem 

Pendidikan Nasional.  

Ayat (2) 

Cukup jelas. 

Ayat (3) 

Cukup jelas. 

Ayat (4) 

Cukup jelas. 

Pasal 19 

Ayat (1) 

Yang dimaksud dengan kemudahan untuk memperoleh pendidikan 

bagi putra-putri guru adalah berupa kesempatan dan keringanan 

biaya pendidikan bagi putra-putri guru yang telah memenuhi syarat-

syarat akademik untuk menempuh pendidikan dalam satuan 

pendidikan tertentu.  

Ayat (2) 

Cukup jelas. 

Ayat (3) 

Cukup jelas. 

Pasal 20 

Cukup jelas. 

Pasal 21 

Cukup jelas. 

Pasal 22 

Cukup jelas. 

Pasal 23 

Cukup jelas. 

Pasal 24 
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Cukup jelas. 

Pasal 25 

Cukup jelas. 

Pasal 26 

Cukup jelas. 

Pasal 27 

Cukup jelas. 

Pasal 28 

Cukup jelas. 

Pasal 29 

Cukup jelas. 

Pasal 30 

Cukup jelas. 

Pasal 31 

Cukup jelas. 

Pasal 32 

Cukup jelas. 

Pasal 33 

Cukup jelas. 

Pasal 34 

Cukup jelas. 

Pasal 35 

Cukup jelas. 

Pasal 36 

Cukup jelas. 

Pasal 37 

Cukup jelas. 

Pasal 38 

Cukup jelas. 

Pasal 39 

Cukup jelas. 

Pasal 40 

Cukup jelas. 

Pasal 41 

Cukup jelas. 

Pasal 42 

Cukup jelas. 

Pasal 43 
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Cukup jelas. 

Pasal 44 

Cukup jelas. 

Pasal 45 

Yang dimaksud dengan sehat jasmani dan rohani adalah kondisi 

kesehatan fisik dan mental yang memungkinkan dosen dapat 

melaksanakan tugas dengan baik. Kondisi kesehatan fisik dan 

mental tersebut tidak ditujukan kepada penyandang cacat.  

Pasal 46 

Cukup jelas. 

Pasal 47 

Cukup jelas. 

Pasal 48 

Ayat (1) 

Yang dimaksud dengan dosen tetap adalah dosen yang bekerja 

penuh waktu yang berstatus sebagai tenaga pendidik tetap pada 

satuan pendidikan tinggi tertentu. Yang dimaksud dengan dosen 

tidak tetap adalah dosen yang bekerja paruh waktu yang berstatus 

sebagai tenaga pendidik tidak tetap pada satuan pendidikan tinggi 

tertentu.  

Ayat (2) 

Cukup jelas. 

Ayat (3) 

Cukup jelas. 

Ayat (4) 

Cukup jelas. 

Pasal 49 

Cukup jelas. 

Pasal 50 

Ayat (1) 

Cukup jelas. 

Ayat (2) 

Cukup jelas. 

Ayat (3) 

Yang dimaksud dengan secara langsung adalah tanpa berjenjang.  

Ayat (4) 

Cukup jelas. 

Pasal 51 
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Ayat (1) 

huruf a 

Yang dimaksud dengan penghasilan di atas kebutuhan hidup 

minimum adalah pendapatan yang cukup untuk memenuhi 

kebutuhan hidup dosen dan keluarganya secara wajar, baik 

sandang, pangan, papan, kesehatan, pendidikan, rekreasi, maupun 

jaminan hari tua.  

huruf b 

Cukup jelas. 

huruf c 

Cukup jelas. 

huruf d 

Cukup jelas. 

huruf e 

Cukup jelas. 

huruf f 

Cukup jelas. 

huruf g 

Cukup jelas. 

Ayat (2) 

Cukup jelas. 

Pasal 52 

Ayat (1) 

Yang dimaksud dengan gaji pokok adalah satuan penghasilan yang 

ditetapkan berdasarkan pangkat, golongan, dan masa kerja.  

Yang dimaksud dengan tunjangan yang melekat pada gaji adalah 

tambahan penghasilan sebagai komponen kesejahteraan yang 

ditentukan berdasarkan jumlah tanggungan keluarga. 

Yang dimaksud dengan tunjangan profesi adalah tunjangan yang 

diberikan kepada dosen yang memiliki sertifikat pendidik sebagai 

penghargaan atas profesionalitasnya.  

Yang dimaksud dengan tunjangan khusus adalah tunjangan yang 

diberikan kepada dosen sebagai kompensasi atas kesulitan hidup 

yang dihadapi dalam melaksanakan tugas di daerah khusus.  

Yang dimaksud dengan maslahat tambahan adalah tambahan 

kesejahteraan yang diperoleh dalam bentuk asuransi, pelayanan 

kesehatan, atau bentuk kesejahteraan lain. 

Ayat (2) 
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Cukup jelas. 

Ayat (3) 

Cukup jelas. 

Pasal 53 

Cukup jelas. 

Pasal 54 

Cukup jelas. 

Pasal 55 

Ayat (1) 

Lihat penjelasan Pasal 52 ayat (1) 

Ayat (2) 

Cukup jelas. 

Ayat (3) 

Cukup jelas. 

Ayat (4) 

Cukup jelas. 

Pasal 56 

Cukup jelas. 

Pasal 57 

Cukup jelas. 

Pasal 58 

Cukup jelas. 

Pasal 59 

Ayat (1) 

Yang dimaksud dengan bidang ilmu yang langka adalah ilmu yang 

sangat khas, memiliki tingkat kesulitan tinggi, dan/atau mempunyai 

nilai-nilai strategis serta tidak banyak diminati.  

Yang dimaksud dengan dana dan fasilitas khusus adalah alokasi 

anggaran dan kemudahan yang diperuntukkan bagi dosen yang 

mendalami ilmu langka tersebut.  

Ayat (2) 

Cukup jelas. 

Pasal 60 

Cukup jelas. 

Pasal 61 

Cukup jelas. 

Pasal 62 

Cukup jelas. 
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Pasal 63 

Cukup jelas. 

Pasal 64 

Cukup jelas. 

Pasal 65 

Cukup jelas. 

Pasal 66 

Cukup jelas. 

Pasal 67 

Cukup jelas. 

Pasal 68 

Cukup jelas. 

Pasal 69 

Cukup jelas. 

Pasal 70 

Cukup jelas. 

Pasal 71 

Cukup jelas. 

Pasal 72 

Cukup jelas. 

Pasal 73 

Cukup jelas. 

Pasal 74 

Cukup jelas. 

Pasal 75 

Cukup jelas. 

Pasal 76 

Cukup jelas. 

Pasal 77 

Cukup jelas. 

Pasal 78 

Cukup jelas. 

Pasal 79 

Cukup jelas. 

Pasal 80 

Cukup jelas. 

Pasal 81 

Cukup jelas. 



 

160  

Pasal 82 

Cukup jelas. 

Pasal 83 

Cukup jelas. 

Pasal 84 

Cukup jelas. 
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