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PENGANTAR PENULIS 
 
 
 
 
 

Dengan mengharapkan rahmat dan ‘inayah Allah 

SWT., dan bersyukur atas hidayah dan taufik-Nya atas 

perkenan-Nyalah sehingga buku yang diberi judul 

Pengembangan Profesi Keguruan ini dapat diterbitkan. 

Shalawat dan salam penulis pasrahkan kepada junjungan 

kita Nabi Besar Muhammad Saw., Rasul pembawa risalah, 

penyempurna misi kerasulan serta pembawa rahmat bagi 

seluruh alam semesta.  

Penulis mendahulukan ucapan terima kasih yang 

sebesar-besarnya kepada penerbit, yang berkenan 

bermurah hati menerbitkan buku yang sederhana ini. 

Semoga ketulusannya mendapat imbalan pahala yang 

berlipat ganda dari Allah SWT. 

Buku yang diberi judul “Pengembangan Profesi 

Keguruan’’ ini dimaksudkan untuk mengisi khazanah 

kepustakaan Indonesia, khususnya bagi perkembangan 

pendidikan pada umumnya dan pendidikan Islam 

khususnya. 

Buku ini diharapkan dapat meneguhkan keyakinan 

para guru bahwa menjadi guru adalah sebuah pilihan 

yang tepat, sekaligus merupakan suatu amanat 

kemanusiaan yang diterima sebagai wujud suatu 

tanggung jawab yang bukan saja dipertanggung 

jawabkan kepada orang tua peserta didik tetapi justru 
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yang terpenting yaitu pertanggungjawaban kepada Allah 

SWT. Selain merupakan tugas kemanusiaan yang amat 

mulia dan ladang ibadah yang tinggi nilainya, profesi ini 

juga bisa mendatangkan kebahagiaan, kesejahteraan dan 

kemakmuran bagi pelakunya bukan hanya di dunia tetapi 

juga di akhirat insya Allah.  

Kehadiran Undang-undang Guru dan Dosen 

merupakan angin segar bagi dunia pendidikan pada 

umumnya, dan khususnya bagi masyarakat guru dan 

dosen di negeri ini, dimana bukan saja menjanjikan 

peningkatan kesejahteraan, tetapi yang lebih penting 

adalah peningkatan kualitas dan martabat profesi guru 

sebagai jaminan bagi pemenuhan hak warga negara 

untuk mendapatkan pendidikan yang berkualitas sesuai 

amanat Undang-Undang Negara RI Nomor 20 Tahun 

2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional. 

Untuk lebih meningkatkan kualitas guru sebagai 

jabatan profesi diperlukan upaya untuk meningkatkan 

semua komponen terhadap sistem pendidikan guru 

secara keseluruhan. Komponen-komponen tersebut 

adalah peserta didik calon guru, pendidik, pembimbing 

calon guru, kurikulum, strategi pembelajaran, media 

Pembelajaran, sarana dan prasarana, waktu dan 

ketersediaan dana, serta masyarakat dan sosial budaya. 

Setiap guru hendaknya meyakini bahwa pekerjaan 

yang diembannya adalah pekerjaan profesional sekaligus 

sebagai amanat yang harus dilakukan dalam rangka 

pencapaian standar proses pendidikan sesuai dengan 

harapan. Sebab masih banyak orang termasuk guru 

sendiri yang meragukan bahwa guru merupakan jabatan 
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profesional. Ada yang beranggapan setiap orang bisa jadi 

guru walaupun mereka tidak memahami ilmu keguruan 

bisa saja dianggap sebagai guru, asal paham materi 

pelajaran yang akan diajarkannya. Apabila mengajar 

dianggap hanya sebagai proses menyampaikan materi 

pelajaran, pendapat semacam itu, ada benarnya. Konsep 

mengajar yang demikian, tentunya sangat sederhana, 

yaitu asal paham informasi yang akan diajarkannya 

kepada peserta didiknya, maka ia dapat menjadi guru. 

Tetapi mengajar tidak sesederhana itu, mengajar tidak 

hanya sekedar menyampaikan materi pelajaran, akan 

tetapi suatu proses mengubah perilaku peserta didik 

sesuai dengan tujuan yang diharapkan. 

Oleh sebab itu, dalam proses mengajar terdapat 

kegiatan membimbing peserta didik agar berkembang 

sesuai dengan tugas-tugas yang diembannya, melatih 

keterampilan baik keterampilan intelektual, maupun 

keterampilan motorik sehingga peserta didik dapat dan 

berani hidup di masyarakat yang cepat berubah dan 

penuh persaingan, motivasi siswa agar mereka dapat 

memecahkan berbagai persoalan hidup dalam 

masyarakat yang penuh tantangan dan rintangan, 

membentuk peserta didik yang memiliki kemampuan 

inovatif dan kreatif dan lain sebagainya. 

Undang-Undang Negara RI Nomor 14 Tahun 2005 

tentang Guru dan Dosen menetapkan perlunya guru 

memiliki empat kompetensi yaitu: kompetensi 

pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial 

dan kompetensi profesional. 
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Keempat kompetensi tersebut saling menunjang 

dalam memperkokoh profesionalisme seorang guru dan 

dosen. Namun keberhasilan seorang guru tidak dapat 

dilepaskan dari kepribadian yang dimiliki seorang guru 

di samping faktor lainnya. Bahkan kepribadianlah yang 

paling menentukan keberhasilan guru dalam melaksana-

kan tugas menuju perwujudan tanggung jawab yang 

diamanatkan kepadanya. Guru senantiasa akan ditiru dan 

digugu karena memiliki kepribadian dan etika yang baik. 

Negeri ini baru bisa bangkit jika memiliki guru yang 

beretika dan kepribadian baik, bermoral tinggi, memiliki 

akhlak mulia sehingga menjadi panutan bagi peserta 

didiknya. Mereka penuh percaya diri, bangga, dan 

senantiasa ikhlas menjalani tugas profesinya.  

Guru bukan profesi kelas dua, ia sejajar dan 

sebangun dengan profesi lainnya. Karenanya, semua guru 

harus berjuang untuk meletakkan kembali profesi guru 

pada posisi terhormat dan bermartabat.  

Buku sederhana ini belumlah memadai untuk 

mengantarkan guru menjadi guru yang profesional tetapi 

masih perlu pengembangan profesi. Akan tetapi penulis 

yakin, buku ini sedikit banyak akan memberi andil dalam 

revolusi paradigma tersebut. Setidaknya buku ini 

diharapkan dapat member inspirasi bagi para mahasiswa 

calon guru maupun para guru untuk melakukan sebuah 

perubahan yang bertumpu pada kepribadian yang 

tangguh dengan bermodalkan kompetensi pedagogik, 

kompetensi kepribadian, kompetensi sosial dan 

kompetensi profesional sebagaimana yang diamanatkan 
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Undang-Undang Negara RI Nomor 14 Tahun 2005 

tentang Guru dan Dosen. 

Penulis sangat yakin bahwa hanya guru yang 

memiliki etika kepribadian akan mampu mengantarkan 

anak-anak bangsa menjadi insan-insan yang beriman dan 

bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, 

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

warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab. 

Buku ini sangat penting ditelaah oleh para guru, 

dosen, dan mahasiswa, utamanya yang berkiprah sebagai 

calon guru maupun bagi guru bahkan segenap pemerhati 

pendidikan pada umumnya dan pemerhati pendidikan 

Islam khususnya karena dapat memberikan motivasi dan 

dorongan dalam upaya pemberdayaan guru sebagai 

jabatan profesional yang menjadi tumpuan harapan 

seluruh komponen masyarakat bangsa dalam 

mengantarkan anak bangsa, sesuai amanat Undang-

Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem 

Pendidikan Nasional.  

Apa yang tertuang dalam buku yang sederhana ini 

tidak luput dari kelemahan dan kekurangan, karena itu 

penulis sangat mengharapkan kritik dan saran 

konstruktif dari para pembaca yang budiman. 

Billahittaufiq walhidayah. 

 

Makassar,          2023 

Penulis, 
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URGENSI KAJIAN, TUJUAN, DAN DASAR PEMIKIRAN 

Undang-undang Negara Republik Indonesia Tahun 

1945 disingkat UUD 1945. Dalam pembukaan UUD 1945, 

jelas bahwa Pemerintah Negara Indonesia yang dibentuk 

antara lain dimaksudkan untuk mencerdaskan kehidupan 

bangsa, maka tentu unsur yang sangat penting dan 

strategis serta harus mendapatkan perhatian dan 

perlindungan adalah unsur pendidik pada semua jenjang 

pendidikan (pendidikan dasar sampai perguruan tinggi). 

Dalam melayani hak warga negara untuk memperoleh 

pengajaran dan pendidikan yang bermutu tanpa 

diskriminasi. Pencerdasan kehidupan bangsa tidak dapat 

hanya dilakukan oleh pendidik pada jenjang pendidikan 

dasar dan menengah. Demikian pula upaya melakukan 

 

 

 

 Pada Bab ini akan dikemukakan urgensi kajian,  
mulai dari landasan filosofis, permasalahan, 

tujuan dan dasar pemikiran. 
 

 

BAB 

I 
PENDAHULUAN 
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pengembangan ilmu, teknologi, dan seni dalam 

memajukan peradaban bangsa, harus dilakukan oleh 

pendidik terutama di jenjang pendidikan tinggi. 

Berdasarkan landasan filosofis itu, maka landasan 

yuridisnya adalah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 

2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional sebagai 

turunan dari pasal 1 butir 6: “Pendidik adalah tenaga 

kependidikan yang berkualifikasi guru, dosen, pamong 

belajar, widyaswara, tutor, instruktur, fasilitator, dan 

sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya, serta 

berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan” 

(Arifin, 2007). 

Masalah guru adalah masalah yang penting. Masalah 

mutu guru sangat tergantung kepada sistem pendidikan 

guru. Sebagaimana halnya mutu pendidikan pada 

umumnya, maka mutu pendidikan guru harus ditinjau 

dari dua kriteria pokok, yakni kriteria produk juga 

kriteria proses (Beby dalam Muliyasa, 1969). 
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Guru sebagai salah satu komponen dalam kegiatan 

belajar mengajar (KBM), memiliki kompetensi yang 

sangat menentukan keberhasilan pembelajaran, karena 

fungsi utama guru ialah merancang, mengelola, 

melaksanakan, dan mengevaluasi pembelajaran. Di 

samping itu, kedudukan guru dalam kegiatan belajar 

mengajar juga sangat strategis dan menentukan. 

Pendidikan guru strategis karena guru yang memiliki dan 

memilih bahan pelajaran yang akan diajarkan kepada 

peserta didik. Salah satu faktor yang mempengaruhi 

keberhasilan tugas guru ialah kinerjanya dalam 

merancang, melaksanakan dan mengevaluasi proses 

belajar mengajar (Nurdin, 2005). 

Sistem pendidikan guru sebagai suatu sub sistem 

pendidikan nasional merupakan faktor kunci dan 

memiliki peran yang sangat strategis. Pada hakikatnya 

penyelenggaraan dan keberhasilan proses pendidikan 

pada semua jenjang pendidikan ditentukan oleh faktor 

guru, di samping perlunya unsur-unsur penunjang 

lainnya. Kualitas kemampuan guru yang rendah akan 

berdampak pada rendahnya mutu pendidikan. 

Sedangkan derajat kemampuan guru sejak mula 

disiapkan pada suatu lembaga pendidikan guru baik 

secara berjenjang maupun secara keseluruhan. 

Derajat kualitas pendidikan guru ditentukan oleh 

tingkat kualitas semua komponen yang masing-masing 

memberikan kontribusi terhadap sistem pendidikan guru 

secara keseluruhan. Komponen-komponen tersebut 

adalah siswa calon guru, pendidik, pembimbing, 

kurikulum, strategi pembelajaran, media instruksional, 
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sarana dan prasarana, waktu dan ketersediaan dana, 

serta masyarakat dan sosial budaya. Semuanya 

memberikan pengaruh dan warna terhadap proses 

pendidikan guru dalam upaya mencapai tujuan sistem 

pendidikan guru, yang hasil atau lulusannya dapat 

diketahui melalui komponen evaluasi tahap masukan 

terhadap proses, dan terhadap kelulusan serta 

menyeluruh dan berkesinambungan. 

Perjalanan jabatan guru dari masa ke masa 

senantiasa berkembang. Dulu, ketika kehidupan sosial 

budaya kita belum dikuasai oleh hal-hal yang materialis, 

pandangan masyarakat cukup positif terhadap jabatan 

atau profesi guru. Komunitas guru sebagai prototipe 

manusia yang harus diteladani merupakan pencerminan 

nilai-nilai luhur yang sangat lekat dianut oleh masyarakat 

kita. Mereka adalah pengabdi ilmu tanpa pamrih, ikhlas 

dan tidak menghiraukan tuntutan materi yang 

berlebihan, apalagi mengumbar komersialisasi. Kini, 

tatkala kehidupan masyarakat modern didominasi materi 

dan ukuran sukses seorang lebih banyak ditimbang dari 

status ekonomi, rasanya sulit bagi kita menghadirkan 

sosok guru seperti masa lalu. 

Ciri guru idealis yang selalu bergelimang dengan 

kesahajaan, lalu dituntut dedikasi yang tinggi di tengah-

tengah kehidupan modern, kini barangkali tidak wajar 

lagi. Seorang guru muda pernah mengungkapkan bahwa 

kemajuan duniawi yang kilau cemerlang adalah hal 

pinggiran. Baginya kepuasan bathin karena anak-anak 

didiknya pandai-pandai dan bermoral, itu lebih utama. 
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Idealisme itu penting, namun kewajiban berjuang 

demi mendapatkan rezeki juga tak kalah pentingnya, 

sebab guru adalah manusia biasa. Bukankah Allah 

berfirman: 

“Bertebaranlah kamu semua di muka bumi untuk 

mencari rezeki”. (QS Al-Jum’ah (62): 10) 

Dan Allah SWT. tidak memberikan batasan tentang 

perolehan rezeki itu, asal diperoleh dengan cara halal dan 

dimanfaatkan sebaik-baiknya. Dari sini wajar kalau guru 

menginginkan hal pinggiran itu, sehingga citra seorang 

guru yang bijak tidak lagi dilecehkan. Andai kata tidak 

secara materi, peningkatan itu bisa melalui raihan ilmu, 

prestasi, penghargaan, kualitas, citra, dan upaya 

penataan personal.  

Selain memiliki idealisme dan daya juang yang tinggi, 

yang tak kalah pentingnya guru itu harus punya kinerja 

profesional, terutama dalam mendesain program 

pengajaran dan untuk melaksanakan proses belajar 

mengajar, agar dapat memberikan “layanan ahli” dalam 

bidang tugasnya sesuai dengan kemajuan ilmu 

pengetahuan dan teknologi serta perkembangan 

masyarakat.  

Kehadiran Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 

Tentang Guru dan Dosen merupakan peluang sekaligus 

tantangan bagi masyarakat pendidikan khususnya bagi 

guru dan kiranya dapat membawa angin segar bagi masa 

depan pendidikan pada umumnya dan guru khususnya. 
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A. TERM GURU DALAM PENDIDIKAN ISLAM 

Lahirnya berbagai term dalam konteks pendidikan 

Islam identik dengan teori barat, dimana tugas pendidik 

secara umum adalah mendidik, yaitu mengupayakan 

perkembangan seluruh potensi anak didik, baik potensi 

psikomotorik, kognitif, maupun potensi afektif. Dalam 

mengupayakan pencapaian hal tersebut, para pendidik 

sering diberi predikat ustaz, murabbi, mu’allim, mudarris, 

mursyid dan mu’addib.  

 

Predikat ustaz biasa digunakan untuk seorang 

professor pad perguruan tinggi Islam. Hal ini 

mengandung makna bahwa seorang guru atau dosen 

dituntut untuk komitmen terhadap profesionalisme 

dalam mengemban tugasnya. Seorang dikatakan 

profesional, apabila pada dirinya melekat sikap dedikatif 

yang tinggi terhadap tugasnya, dan sikap komitmen 

terhadap mutu proses dan hasil kerja, serta sikap 

continuous improvement, yakni selalu berusaha 

memperbaiki dan memperbaharui model-model atau 

cara kerjanya sesuai dengan tuntutan zamannya yang 
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dilandasi oleh kesadaran yang tinggi bahwa tugas 

mendidik adalah tugas menyiapkan generasi penerus 

yang akan hidup pada zamannya. 

Ali bin Abi Thalib ra. pernah berkata:  

“Ajarlah anak-anak kamu karena mereka akan hidup 
pada masa yang berbeda dengan dengan masa 
kalian.” (Hasan Langgulung, 1988).  

Mu’allim atau mu’allamu diberikan ilham kepada 

kebenaran dan kebaikan. Memang seorang guru dalam 

menjalankan profesinya tentu saja memiliki (mendapat) 

ilham dari Allah SWT. atas apa yang ia peroleh dari 

pendidikan. Ilham seorang guru dituntut menyampaikan 

kebenaran. Menelaah secara rinci kata mu’allim, yang 

berasal dari kata dasar ilmu, terkandung dimensi teoritis 

dan dimensi amaliah. Ini mengandung makna bahwa 

seorang guru dituntut untuk mampu menjelaskan hakikat 

ilmu pengetahuan yang diajarkannya, serta menjelaskan 

dimensi teoretis dan praktisnya, serta berusaha untuk 

membangkitkan peserta didik untuk mengamalkannya. 

Allah mengutus rasul-Nya antara lain agar dapat 

mengajarkan (ta’lim) kandungan al-Kitab dan al-Hikmah, 

yakni kebijakan dan kemahiran melaksanakan hal yang 

mendatangkan manfaat dan menampik kemudharatan 

(Quraish Shihab, 2005). 

Ini mengandung makna bahwa seorang guru dituntut 

untuk mampu mengajarkan kandungan ilmu 

pengetahuan dan al-Hikmah atau kebijakan dan 

kemahiran melaksanakan ilmu pengetahuan itu dalam 

kehidupannya yang bisa mendatangkan manfaat dan 

berusaha semaksimal mungkin untuk menjauhi 
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mudharat. Dengan demikian, seorang guru dituntut 

untuk sekaligus melakukan transfer ilmu pengetahuan, 

internalisasi, serta amaliah (implementasi). Tegasnya, 

istilah mu’allim pada umumnya dipakai dalam 

membicarakan aktivitas yang lebih fokus pada 

pemberian atau pemindahan ilmu pengetahuan (baca: 

pembelajaran) dari seorang yang mengetahui kepada 

seorang yang tidak mengetahui (Ramayulis, 2004). 

Kata murabbi berasal dari kata dasar Rab. Tuhan 

sebagai Rab al-‘Alamin dan Rab al-Nas, yakni yang 

menciptakan, mengatur, dan memelihara alam seisinya 

termasuk manusia. Manusia sebagai khalifah-Nya diberi 

tugas untuk menumbuh-kembangkan kreativitasnya agar 

mampu mengoreksi, mengatur dan memelihara alam dan 

segenap isinya. Dilihat dari segi pengertian ini, maka 

tugas guru adalah mendidik dan menyiapkan peserta 

didik, agar mampu berkreasi, sekaligus mengatur dan 

memelihara hasil kreasinya agar tidak menimbulkan 

malapetaka bagi dirinya, masyarakat dan lingkungan 

sekitarnya.  

Kata mursyid biasa digunakan dalam kelompok 

thariqah (tasawuf atau guru pembimbing kerohanian), di 

samping kata mursyid juga dipakai kata syekh untuk 

maksud yang sama. 

Sedangkan kata muaddib berasal dari dua kata 

aduba, ya’dibu, ‘adaban, yang berarti moral, etika, dan 

adab, atau kemajuan (kecerdasan, kebudayaan) lahir dan 

bathin (Yunus, 1972). 

 Dari beberapa term guru dalam konteks pendidikan 

Islam mengindikasikan bahwa pencapaian tujuan 
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pendidikan baik secara eksplisit maupun implisit akan 

tercapai sesuai dengan peran term di atas. Namun 

demikian, bahwa term ustaz, murabbi, mu’alim, mudarris, 

mursyid dan muaddib secara redaksional adalah guru 

yang membimbing, mengarahkan, dan memelihara 

peserta didiknya baik secara fisik maupun psikis 

sehingga memudahkan dalam membangun peradaban 

masa depan melalui eksperimen ataupun problem solving 

atas problematika yang muncul di dalam masyarakat. 

Dari sini secara realita term ustadz ternyata lebih 

memasyarakat. 

Sedikitnya terdapat tiga syarat yang harus 

diperhatikan dalam pembangunan pendidikan agar dapat 

berkontribusi terhadap peningkatan kualitas sumber 

daya manusia (SDM), yakni; (1) Sarana gedung, (2) Buku 

yang berkualitas, (3) Guru dan tenaga kependidikan yang 

profesional (Djojonegoro, 2004). 

B. GURU SEBAGAI JABATAN PROFESIONAL 

Menurut Sanjaya (2008), seorang guru harus 

meyakini bahwa pekerjaannya merupakan pekerjaan 

profesional yang merupakan upaya pertama yang harus 

dilakukan dalam rangka pencapaian standar proses 

pendidikan sesuai dengan harapan. 

 Guru merupakan salah satu faktor penting dalam 

proses pembelajaran. Bagaimanapun idealnya suatu 

kurikulum tanpa ditunjang oleh kemampuan guru untuk 

mengimplementasikannya, maka kurikulum itu tidak 

akan bermakna sebagai suatu alat pendidikan. 
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Dalam Undang-Undang Negara Republik Indonesia 

Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen 

dijelaskan bahwa: 

“Guru adalah pendidik profesional dengan tugas 
utama mendidik, mengajar, membimbing, (ta’lim) 
mengarahkan, melatih, menilai dan mengevaluasi 
peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur 
pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan 
menengah.”  

Sanjaya (2008) mengemukakan bahwa guru sebagai 

jabatan/pekerjaan profesional memiliki syarat-syarat 

atau ciri-ciri pokok dari pekerjaan profesional sebagai 

berikut: 

a. Pekerjaan profesional ditunjang oleh suatu ilmu 

tertentu secara mendalam yang hanya mungkin 

didapatkan dari lembaga-lembaga pendidikan 

yang sesuai, sehingga kinerjanya didasarkan pada 

keilmuan yang dimilikinya dan dapat dipertang-

gungjawabkan secara ilmiah. 

b. Suatu profesi menekankan kepada suatu keahlian 

dalam bidang tertentu yang spesifik sesuai 

dengan jenis profesinya sehingga antara profesi 

yang satu dengan yang lainnya dapat dipisahkan 

secara tegas. 

c. Tingkat kemampuan dan keahlian suatu profesi 

didasarkan pada latar belakang pendidikan yang 

dialaminya dan diakui oleh masyarakat, sehingga 

semakin tinggi latar belakang pendidikan 

akademis sesuai dengan profesinya, semakin 
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tinggi pula tingkat penghargaan yang diterima-

nya.  

d. Suatu profesi selain dibutuhkan oleh masyarakat 

juga memiliki kepekaan yang sangat tinggi 

terhadap setiap efek yang ditimbulkannya dari 

pekerjaan profesinya itu.  

C. MENGAJAR SEBAGAI PEKERJAAN PROFESIONAL 

 Sanjaya (2008) mengemukakan ciri-ciri dan karak-

teristik dari proses mengajar sebagai tugas profesional 

sebagai berikut: 

1. 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 pada pertimbangan-

pertimbangan subjektif atau tugas yang dapat 

dilakukan sekehendak hati, akan tetapi didasarkan 

pada 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 

dengan latar belakang kependidikan keguruan. 

2. Sebagaimana halnya tugas seorang dokter yang 

berprofesi menyembuhkan penyakit pasiennya, 
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maka tugas seorang guru pun memiliki bidang 

keahlian yang jelas, yaitu mengantarkan peserta 

didik 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 

mana kala 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 

generasi. Oleh karena itu, kegagalan guru dalam 

melakukan pembelajaran, berarti kegagalan 

membentuk satu generasi manusia. 

3. 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 pengetahuan 

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 
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lain sebagainya, termasuk 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 satu lembaga pendidikan khusus 

yaitu lembaga pendidikan keguruan. 

4. Tugas guru adalah mempersiapkan generasi 

manusia yang dapat hidup dan berperan aktif di 

masyarakat. Oleh sebab itu, tidak mungkin 

pekerjaan seorang guru dapat melepaskan diri dari 

kehidupan sosial. Hal ini berarti apa yang dilakukan 

guru akan memilki dampak terhadap kehidupan 

masyarakat. Sebaliknya, semakin tinggi derajat 

profesionalisme seseorang, misalnya tingkat 

keguruan seseorang, maka semakin tinggi pula 

penghargaan yang diberikan masyarakat. 

5. 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 

dinamika perkembangan masyarakat baik 

perkembangan kebutuhan yang selamanya 

berubah, perkembangan sosial budaya, politik, 

termasuk perkembangan teknologi. 

Dari beberapa alasan tersebut semakin jelas bahwa 

pekerjaan guru benar-benar merupakan pekerjaan 

profesional. 
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Bangsa Ini menghadapi persaingan yang semakin 

ketat dengan bangsa-bangsa lain, sehingga sangat 

diperlukan pembangunan manusia yang berkualitas dan 

berdaya saing. Meskipun demikian, manusia Indonesia 

itu harus beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang 

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

mandiri dan terampil dan menjadi warga negara yang 

demokratis dan bertanggung jawab. 

Kualitas manusia Indonesia tersebut dihasilkan 

melalui penyelenggaraan pendidikan yang bermutu. Hal 

ini telah ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 20 

Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, yaitu: 

“Setiap warga Negara mempunyai hak yang sama untuk 

memperoleh pendidikan yang bermutu (pasal 5 ayat 1 

Undang-Undang Sisdiknas). Hal ini merujuk pada pasal 

31 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia (Undang-Undang Dasar 1945). 

A. SUBJEK PENDIDIKAN  

Pendidikan yang bermutu adalah ketika peserta didik 

secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk 

memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian 

diri, kepribadian, akhlak mulia, serta keterampilan yang 

diperlukan dirinya, masyarakat bangsa dan negara, yang 

dilakukan secara sadar dan terencana. Dalam hal ini 

peserta didik diposisikan sebagai subjek pendidikan dan 

guru harus menyesuaikan diri dengan potensi peserta 

didik. 
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Berdasarkan visi dan misi tersebut, maka guru dan 

dosen mempunyai fungsi, peran dan kedudukan yang 

sangat strategis dalam melakukan usaha sadar dan 

terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses 

pembelajaran agar peserta didik secara aktif 

mengembangkan potensi dirinya. Itulah sebabnya maka 

guru dan dosen harus diposisikan sebagai tenaga 

profesional (pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 20 

Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional). 

 

Kedudukan guru dan dosen sebagai tenaga 

profesional diperkuat dalam Undang-Undang Nomor 14 

Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen dengan visi yaitu 

mewujudkan penyelenggaraan pembelajaran sesuai 

dengan prinsip-prinsip profesionalitas untuk memenuhi 

hak yang sama bagi setiap warga negara dalam 

memperoleh pendidikan yang bermutu (Anwar Arifin, 

2007). 

Berdasarkan visi tersebut maka pengakuan dan 

penetapan kedudukan guru dan dosen sebagai tenaga 

profesional mempunyai misi untuk mencapai tujuan 

Undang-Undang Guru dan Dosen, yaitu: (1) mengangkat 

martabat guru dan dosen; (2) menjamin hak dan 
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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) mengu-

rangi kesenjangan ketersediaan guru dan dosen antar 

daerah dari segi jumlah, mutu, kualifikasi akademik, dan 

kompetensi (8) mengurangi kesenjangan mutu pendi-

dikan antar daerah, dan (9) mengurangi kesenjangan 

pelayanan pendidikan yang bermutu. 

Guru sebagai figur sentral dalam dunia pendidikan, 

khususnya saat terjadinya proses interaksi belajar 

mengajar. Oleh karenanya, guru harus memiliki 

karakteristik kepribadian yang ideal sesuai dengan 

persyaratan yang bersifat psikologis. 

B. FUNGSI DAN KEDUDUKAN GURU 

Berdasarkan visi dan misi tersebut maka kedudukan 

guru sebagai agen pembelajaran dalam upaya untuk 

meningkatkan mutu pendidikan nasional. Sedangkan 

kedudukan dosen sebagai tenaga profesional memiliki 

fungsi dalam upaya meningkatkan martabat dosen serta 

mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni 

dalam memajukan kebudayaan dan peradaban umat 

manusia. 

Sejalan dengan fungsi tersebut, maka kedudukan 

guru dan dosen sebagai tenaga profesional bertujuan 

untuk melaksanakan sistem pendidikan nasional dan 

mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Dengan 

demikian, maka guru dan dosen harus mampu 
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mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran 

agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi 

dirinya 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, 

pendidikan pada jenjang pendidikan dasar, pendidikan 

menengah, dan pendidikan tinggi, maka undang-undang 

guru dan dosen menetapkan dan mengukuhkan guru dan 

dosen sebagai tenaga profesional dengan pemberian 

sertifikat pendidik. Sertifikat ini betul-betul akan 

merupakan pengakuan formal atas kedudukan guru dan 

dosen sebagai tenaga profesional. Dalam melaksanakan 

tugas profesinya, maka guru dan dosen harus mem-

peroleh penghasilan di atas kebutuhan hidup minimum 

sehingga memiliki kesempatan untuk meningkatkan 

kemampuan profesionalnya dan martabatnya. 

Guru dan dosen sebagai tenaga pendidik profesional, 

memerlukan juga perhatian dalam menegakkan hak dan 

kewajiban guru dan dosen sebagai tenaga profesional 

pembinaan dan pengembangan potensi, perlindungan 

keselamatan dan kesehatan kerja. Penerapan visi, misi 

dan fungsi undang-undang guru dan dosen yang 

diuraikan di atas didasarkan pada pembukaan Undang-

Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 

yang menyatakan bahwa tujuan nasional adalah untuk 

melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah 
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Indonesia 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. 

Pasal 31 Undang-undang 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 meng-

usahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan 

nasional yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan 

serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan 

kehidupan bangsa yang diatur dengan undang-undang; 

(4) Negara memprioritaskan anggaran pendidikan 

sekurang-kurangnya 20% dari anggaran pendapatan dan 

belanja daerah untuk memenuhi kebutuhan penyeleng-

garaan pendidikan nasional, dan 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 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. 
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Berdasarkan visi, misi dan pertimbangan-

pertimbangan yang telah diuraikan di muka, diperlukan 9 

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 

strategi dan pengangkatan, penempatan, pemindahan 

dan pemberhentian guru dan dosen sesuai dengan 

kebutuhan, baik jumlah, kualifikasi aka-demik, maupun 

kompetensi yang dilakukan secara merata, objektif dan 

transparan untuk menjamin kelangsungan pendidikan; 

(4) Penyelenggaraan kebijakan strategis dalam pem-

binaan dan pengembangan profesi guru dan dosen untuk 

meningkatkan profesionalitas dan pengabdian pada guru 

dan dosen; (5) Peningkatan pemberian 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 tanggung jawab dan kewajiban 

daerah merealisasikan pencapaian anggaran pendidikan 

untuk memenuhi hak dan kewajiban guru dan dosen 

sebagai tenaga profesional dan; (8) Peningkatan 

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.  
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Pengakuan kedudukan guru dan dosen sebagai 

pendidik profesional merupakan bagian pembaruan dari 

sistem pendidikan nasional. Sehubungan dengan hal itu, 

maka Undang-Undang Guru dan Dosen sangat diperlukan 

untuk mengatur tentang kedudukan guru dan dosen 

sebagai pendidik profesional dengan penghasilan di atas 

kebutuhan hidup umum. Dengan adanya undang-undang 

ini, maka guru dan dosen dalam menjalankan profesinya 

mengetahui secara jelas hak dan kewajibannya, 

penghargaan dan perlindungan yang akan diberikan oleh 

negara, serta sanksi yang akan diperoleh jika terjadi 

pelanggaran dalam melaksanakan tugas sebagai pendidik 

profesional. Lebih jelas dapat dibaca penjelasan umum 

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru 

dan Dosen, yang menjadi rujukan utama dalam 

pembahasan ini.      
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A. PERAN DAN FUNGSI GURU  

Guru merupakan jabatan atau profesi yang 

memerlukan keahlian khusus sebagai guru. Pekerjaan ini 

tidak bisa dilakukan oleh orang yang tidak memiliki 

keahlian khusus guru. Orang yang pandai bicara dalam 

bidang-bidang tertentu, belum dapat disebut sebagai 

guru. Untuk menjadi guru diperlukan syarat-syarat 

khusus, apalagi sebagai guru yang profesional yang 

khusus menguasai betul seluk beluk pendidikan dan 

pengajaran dengan berbagai ilmu pengetahuan lainnya 

yang perlu dibina dan dikembangkan melalui masa 

pendidikan tertentu atau pendidikan prajabatan. 

Guru memiliki banyak tugas, baik yang terkait oleh 

dinas maupun di luar dinas, dalam bentuk pengabdian. 

Apabila dikelompokkan terdapat tiga jenis tugas guru, 

yakni tugas dalam bidang profesi, tugas kemanusiaan, 

dan tugas dalam bidang kemasyarakatan. 

Guru merupakan profesi/jabatan atau pekerjaan 

yang memerlukan keahlian khusus sebagai guru. Jenis 

pekerjaan ini tidak dapat dilakukan oleh sembarang 

orang di luar bidang kependidikan walaupun kenyataan-

nya masih dilakukan orang di luar kependidikan. Itulah 

sebabnya jenis profesi ini paling mudah terkena 

pencemaran. 

Tugas guru sebagai profesi meliputi mendidik, 

mengajar, melatih. Mendidik berarti meneruskan dan 

mengembangkan nilai-nilai hidup. Mengajar berarti 

meneruskan dan mengembangkan ilmu pengetahuan dan 

keterampilan dan teknologi. Sedangkan melatih berarti 
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mengembangkan keterampilan-keterampilan peserta 

didik. 

Tugas guru dalam bidang kemanusiaan di sekolah 

harus menjadikan dirinya sebagai orang tua kedua. Ia 

harus mampu menarik simpati sehingga ia menjadi idola 

para peserta didiknya. Pelajaran apapun yang diberikan, 

hendaknya dapat menjadi motivasi bagi peserta didiknya 

dalam belajar. 

Masyarakat menem-

patkan guru pada 

tempat yang lebih 

terhormat di lingku-

ngannya karena dari 

seorang guru diharap-

kan masyarakat dapat 

memperoleh ilmu pe-

ngetahuan. Ini berarti 

bahwa guru berkewajiban mencerdaskan bangsa menuju 

pembentukan manusia Indonesia seutuhnya yang 

berdasarkan Pancasila. 

Tugas dan peran guru tidaklah terbatas di dalam 

masyarakat, bahkan guru pada hakikatnya merupakan 

komponen strategis yang memilih peran yang penting 

dalam menentukan gerak maju kehidupan bangsa. 

Bahkan keberadaan guru merupakan faktor conditio sine 

qua non yang tidak mungkin digantikan oleh komponen 

manapun dalam kehidupan bangsa sejak dulu, terlebih-

lebih pada era kontemporer ini. 

Keberadaan guru bagi suatu bangsa yang sedang 

membangun, terlebih-lebih bagi kelangsungan hidup 
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bangsa di tengah-tengah lintasan perjalanan zaman 

dengan teknologi yang kian canggih dan segala 

perubahan dan pergeseran nilai yang cenderung 

memberi nuansa kehidupan yang menuntut ilmu dan seni 

dalam kadar dinamika untuk dapat mengadaptasikan 

diri. 

Semakin akurat para guru melaksanakan fungsinya, 

semakin terjamin tercipta dan terbinanya kesiapan dan 

kehandalan seseorang sebagai manusia pembangunan. 

Dengan kata lain, potret dan wajah bangsa di masa depan 

tercermin dari potret diri para guru masa kini, dan gerak 

maju dinamika kehidupan bangsa berbanding lurus 

dengan cita para guru di tengah-tengah masyarakat 

(Mulyasa, 1995). 

Tampaknya masyarakat mendudukkan guru pada 

tempat yang terhormat dalam kehidupan masyarakat, 

yang membawa konsekuensi bahwa guru benar-benar 

dituntut untuk melaksanakan amanah dan tanggung 

jawabnya. 

Kedudukan guru yang demikian itu senantiasa 

relevan dengan zaman dan sampai kapan pun dihajatkan 

oleh masyarakat. Kedudukan seperti itu merupakan 

penghargaan masyarakat yang tidak kecil artinya bagi 

para guru, sekaligus merupakan prestise dan prestasi 

yang senantiasa terpuji dari setiap guru, bukan saja dari 

depan kelas, tidak saja di batas-batas pagar sekolah, 

tetapi juga di tengah-tengah masyarakat sekolah 

(Soedarsono, 1986). 
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B. TANGGUNG JAWAB GURU SEBAGAI PENDIDIK 

Tanggung jawab guru sebagai pendidik pada 

hakikatnya merupakan pelimpahan tanggung jawab dari 

setiap orang tua. Orang tua lah sebagai pendidik pertama 

dan utama. Jalan yang ditempuh pendidik bukanlah 

pekerjaan yang mudah dan tugas mereka tidak ringan. 

Mereka telah sanggup mengemban amanah, walaupun itu 

sangat berat. 

Tanggung jawab dan amanah pendidikan sesung-

guhnya diamanahkan oleh Allah SWT. kepada setiap 

orang tua. Firman Allah SWT: 

“Hai orang-orang yang beriman, peliharalah diri 
kamu dan keluargamu dari api neraka” (QS Al-Zariyat 

(66): 6)    

Kewajiban orang tua dalam mendidik dirinya dan 

anggota keluarganya merupakan kewajiban primordial 

itu, kemudian diserahkan kepada orang ‘alim (guru). 

Penyerahan orang tua terhadap kewajiban mendidik 

anak-anaknya kepada guru karena adanya keterbatasan 

para orang tua baik dalam ilmu pengetahuan dan 

pengalaman yang dimilikinya.   

Kewajiban yang diterima guru dari para orang tua 

pada hakikatnya adalah perwujudan dari amanah Allah, 

amanah orang tua, bahkan amanah dari masyarakat dan 

pemerintah. Dengan demikian, penerimaan guru 

terhadap amanah para orang tua dalam mendidik anak-

anaknya merupakan suatu amanah yang mutlak dan 

harus dapat dipertanggungjawabkan. Namun tidak 

berarti bahwa tanggung jawab orang tua berakhir setelah 
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diserahkan kepada guru, bahkan tanggung jawab orang 

tua tidak pernah berakhir sepanjang hayat. 

Allah SWT berfirman: 

“Sesungguhnya Allah memerintahkan kamu 
menyerahkan amanah kepada yang berhak 
menerimanya’’ (QS. An-Nisa (3): 58) 

Nabi bersabda dalam salah satu haditsnya: 

“Sesungguhnya kalian adalah pengembala 
(pemimpin), dan setiap kalian akan dimintai 
tanggung jawabnya tentang kepemimpinan” (HR. 
Bukhari Muslim). 

Allamah Muhammad al-Basyir al-Ibrahimi, dalam 

wasiatnya kepada para pendidik mengatakan; “Anda 

sekalian duduk di singgasana pengajaran ke atas 

singgasana para raja. Rakyat adalah anak-anak umat, 

karena itu perlakukanlah mereka dengan kelemah-

lembutan dan kebaikan, dan naiklah bersama mereka dari 

kesempurnaan dalam pendidikan menuju fase yang lebih 

sempurna lagi”. 

Mereka itu amanah Allah di sisi anda dan titipan 

umat di hadapan anda yang diserahkan kepada anda 

sebagai anak-anak agar anda mengembalikan mereka 

sebagai “orang” yang diserahkan kepada anda sebagai 

jasad agar anda meniupkan roh di dalamnya dan sebagai 

kata-kata anda mengisinya dengan makna-makna, dan 

sebagai wadah agar anda mengisinya dengan keutamaan 

dan ma’rifat/ilmu pengetahuan (Muhammad bin Ibrahim 

Al-Hamid, 2002). 
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Guru mampu melaksanakan tanggung jawabnya 

apabila dia memiliki kompetensi yang diperlukan 

sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang 

Guru dan Dosen. Setiap tanggung jawab memerlukan 

sejumlah kompetensi. Setiap kompetensi dapat 

dijabarkan menjadi sejumlah kompetensi yang lebih kecil 

dan lebih khusus. 

Tanggung jawab yang harus diemban oleh guru pada 

umumnya, khususnya guru agama dengan fungsinya yang 

meliputi: 

1) Tanggung jawab Moral, 
2) Tanggung jawab dalam bidang pendidikan, 
3) Tanggung jawab guru dalam bidang 

kemasyarakatan  
4) Tanggung jawab dalam Bidang Keilmuan 

(Hamalik, 2006). 

Tanggung jawab guru sebagai pendidik sangat besar 

sesuai dengan amanah dan tanggung jawab yang 

dipikulnya sangat besar pula. Jalan yang ditempuh para 

guru tidak mudah dan tugas mereka tidaklah ringan. 

Sebab mereka telah sanggup mengemban amanah. 

Mereka berhak mendapat penghargaan, padahal ia 

memiliki tanggung jawab. Seorang guru pada hakikatnya 

adalah pelaksana amanah dari orang tua sekaligus 

amanah Allah SWT, amanah masyarakat, dan amanah 

pemerintah. 

Amanah tersebut mutlak harus dipertanggung-

jawabkan kepada pemberi amanah. Firman Allah SWT: 
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“Sesungguhnya Allah memerintahkan kamu 
menunaikan (menyerahkan) amanah kepada yang 
berhak menerimanya” (QS. An-Nisa’ (3): 58). 

Nabi bersabda dalam salah satu hadisnya: 

“Setiap kalian adalah pemimpin, dan setiap pemimpin 
akan dimintai pertanggungjawaban kepemimpinan-
nya” (HR. Bukhari). 
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A. KOMPETENSI GURU 

Masalah kompetensi merupakan salah satu faktor 

penting dalam pembinaan guru sebagai suatu jabatan 

profesi. Dalam UU Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru 

dan Dosen ditetapkan bahwa guru wajib memiliki 

kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, 

kompetensi sosial, dan kompetensi profesional yang 

diperoleh melalui pendidikan profesi. (pasal 10 ayat 1). 

 

Kompetensi merupakan perilaku rasional guna 

mencapai tujuan yang dipersyaratkan sesuai dengan 

kondisi yang diharapkan. Dengan demikian, suatu 

kompetensi ditujukan oleh penampilan atau unjuk kerja 

yang dapat dipertanggungjawabkan (rasional) dalam 

upaya mencapai tujuan. Sebagai suatu profesi, terdapat 

sejumlah kompetensi yang harus dimiliki oleh seorang 

guru, yaitu, kompetensi kepribadian, kompetensi 

profesional, dan kompetensi sosial kemasyarakatan 

(Sanjaya, 2008). 
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Proses menjadi guru diawali oleh sebuah sikap, yaitu 

keyakinan. Kompetensi diri dan kompetensi guru 

merupakan dua hal yang harus disinergikan untuk 

menopang keyakinan, agar dapat dijalankan dalam 

realitas kehidupan. 

Dengan menyinergikan kompetensi diri dengan 

kompetensi guru yang diterapkan dalam pola interaksi, 

pekerjaan, pengajaran dan sumber/cara memperoleh 

ilmu pengetahuan, akan melahirkan sosok guru yang 

disebut guru kaya (Amir Tengku Ramli, 2005). 

Guru kaya diartikan dalam empat hal utama terkait 

dengan dirinya dari dunia pengajaran: 

1) Disebut guru kaya, bila seorang guru memilki 

cara pandang bahwa jabatan guru itu adalah 
profesi, karena-nya harus senantiasa dilatih 
keahliannya dengan melahirkan sosok guru 
pemilik dan guru perancang. 

2) Disebut guru kaya, bila seorang guru memilki 

pola hubungan (interaksi) khusus dengan siswa 

/murid yang mengedepankan sikap proaktif dan 
mentalitas yang kaya (win-win solution). 

3) Disebut guru kaya, bila seorang guru melakukan 
proses pengajaran yang senantiasa tidak 
mematikan potensi siswa dan terkait antara 

dunia pengajaran dengan dunia realitas. Guru 
yang melakukan proses ini disebut “Guru Biofili“. 

4) Disebut guru kaya, bila seorang guru senantiasa 
belajar dengan menyinergikan otak kiri, otak 
kanan, panca indera dan hatinya untuk 
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memperoleh sumber ilmunya sebagai mata air 
ini, disebut “Guru Berhati Bintang”. 

Agar kepribadian guru memiliki keseimbangan 

dalam dunia dirinya sebagai individu dengan dunia 

profesinya sebagai sosok yang perlu “digugu dan ditiru”, 

maka harus memiliki prinsip dan nilai-nilai yang menjadi 

pusat kehidupan aktivitasnya. 

Prinsip-prinsip dan nilai-nilai yang menjadi pusat 

untuk menyeimbangkan kompetensi diri dan kompetensi 

profesi sesungguhnya terletak pada hati guru itu sendiri. 

Seberapa besar cahaya hati guru tersebut akan 

berpengaruh nyata pada keberhasilan menyeimbangkan 

kepribadian dan kompetensi.  

Pentingnya keseimbangan itu tersirat pada firman 

Allah: 

“Wahai jiwa yang tenang kembalilah kamu kepada 
Tuhanmu dengan gembira dan menggembirakan” 
(QS. al-Fajr (89): 26). 

Prinsip dan nilai yang dimaksudkan adalah 

kemampuan memahami dan mengamalkan Asmaul 

Husna, yang dipraktikkan sebagai teladan dan perilaku 

dalam dunia pengajaran sehari-hari.  

Dengan ditetapkannya jenis kompetensi guru dalam 

Undang-Undang Guru dan Dosen, maka atas dasar 
penetapan itu akan dapat diobservasi dan ditentukan 
guru yang telah memiliki kompetensi penuh dan guru 
yang masih kurang memadai kompetensinya. Informasi 
tentang hal ini sangat diperlukan oleh para administrator 

dalam usaha pembinaan dan pengembangan terhadap 
para guru sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas 
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pendidikan sesuai amanat Undang-Undang Negara RI 
Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan 
Nasional. 

Hamalik (2006) mengemukakan pentingnya kompe-
tensi guru sebagai: 

1) Alat seleksi penerimaan guru, 
2) Pembinaan guru, 
3) Penyusunan kurikulum, 

4) Hubungan dengan kegiatan dan hasil belajar 
siswa. 

Sanjaya (2008) mengemukakan bahwa guru sebagai 

jabatan profesional diharapkan bekerja melaksanakan 

fungsi dan tujuan sekolah harus memiliki kompetensi-

kompetensi yang ditetapkan dalam undang-undang. 

Kompetensi-kompetensi tersebut meliputi: 

a. Kompetensi Pedagogik, merupakan kemampuan 
guru dalam pengelolaan pembelajaran peserta didik 
yang sekurang-kurangnya meliputi: 

(1) Pemahaman wawasan atau landasan 
kependidikan; 

(2) Pemahaman terhadap peserta didik; 
(3) Pengembangan kurikulum/silabus; 
(4) Perancangan pembelajaran; 
(5) Pelaksanaan pembelajaran yang mendidik dan 

dialogis; 
(6) Pemanfaatan teknologi pembelajaran; 
(7) Evaluasi belajar; dan 
(8) Pengembangan peserta didik untuk 

mengaktualisasikan berbagai potensi yang 

dimilikinya. 
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b. Kompetensi Kepribadian, sekurang-kurangnya 
mencakup kepribadian yang: 

(1) Mantap; 

(2) Stabil; 
(3) Dewasa; 
(4) Arif dan bijaksana; 
(5) Berwibawa;  
(6) Berakhlak mulia; 
(7) Menjadi teladan bagi peserta didik dan 

masyarakat; 
(8) Secara objektif mengevaluasi kinerja sendiri, dan 
(9) Mengembangkan diri secara mandiri dan 

berkelanjutan. 

c. Kompetensi Sosial, merupakan kemampuan guru 

sebagai bagian dari masyarakat yang sekurang-
kurangnya meliputi kompetensi untuk: 

(1) Berkomunikasi lisan, tulisan, dan atau isyarat; 
(2) Mengusahakan teknologi komunikasi dan 

informasi secara fungsional; 
(3) Bergaul secara efektif dengan peserta didik, 

sesama pendidik, tenaga kependidikan, orang 
tua/wali peserta didik, dan 

(4) Bergaul secara santun dengan masyarakat 
sekitar. 

d. Kompetensi Profesional, merupakan kemampuan 

penguasaan materi pelajaran dan secara luas dan 
mendalam. 

Keempat kompetensi guru yang ditetapkan dalam 

Undang-Undang Guru dan Dosen tersebut secara teoretis 

dapat dipisah-pisahkan satu sama lain, akan tetapi secara 

praktis sesungguhnya keempat jenis kompetensi tersebut 
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tidak mungkin dapat dipisah-pisahkan. Di antara empat 

jenis kompetensi itu saling menjalin secara terpadu 

dalam diri guru. Guru yang terampil mengajar tentu 

harus pula memiliki pribadi yang baik dan mampu 

melakukan social adjustment dalam masyarkat. Keempat 

kompetensi tersebut terpadu dalam karakteristik tingkah 

laku guru. 

Kompetensi-kompetensi yang ditetapkan untuk dimi-

liki setiap guru sebagai penyandang jabatan profesional 

menjadi program unggulan yang dikembangkan LPTK 

sebagai satu-satunya lembaga yang diberikan tugas oleh 

pemerintah untuk menyelenggarakan program 

pengadaan guru pada pendidikan anak usia dini jalur 

pendidikan formal, pendidikan dasar, dan atau 

pendidikan menengah, serta untuk menyelenggarakan 

dan mengembangkan ilmu kependidikan dan non 

kependidikan. 

B. PROFESI GURU   

Pribadi dalam Hamalik (2006) mengemukakan 
bahwa:   

“Profesi itu pada hakikatnya adalah suatu janji 
terbuka, bahwa seseorang akan mengabdikan 
dirinya kepada suatu jabatan atau pekerjaan dalam 

arti biasa, terpanggil untuk menjabat pekerjaan itu”.  

Guru sebagai jabatan profesional memerlukan 

berbagai keahlian khusus. Sebagai suatu profesi, maka 
harus memenuhi kriteria profesional. 

Hamalik (2006) mengemukakan kriteria profesional 

guru sebagai berikut: 
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a) Fisik 

 Sehat jasmani dan rohani, tidak mempunyai cacat 

tubuh yang bisa menimbulkan ejekan/cemoohan atau 

rasa kasihan dari anak didik. 

b) Mental/kepribadian 

 Berkepribadian/berjiwa Pancasila, mampu meng-

hayati GBHN, mencintai bangsa dan sesama manusia 

dan rasa kasih sayang kepada anak didik, berbudi 

pekerti yang luhur, berjiwa kreatif, dapat meman-

faatkan rasa pendidikan yang ada secara maksimal, 

mampu menyuburkan sikap demokrasi dan penuh 

tenggang rasa, mampu mengembangkan kreativitas 

dan tanggung jawab yang besar akan tugasnya, 

mampu mengembangkan kecerdasan yang tinggi, 

bersifat terbuka, peka, dan inovatif, menunjukkan 

rasa cinta kepada profesinya, ketaatannya akan 

disiplin, dan memiliki sense of humour. 

c) Keilmiahan/pengetahuan 

 Memahami ilmu yang dapat melandasi pembentukan 

pribadi, memahami ilmu pendidikan dan keguruan 

serta mampu menerapkannya dalam tugasnya 

sebagai pendidik, memahami, menguasai, serta 

mencintai ilmu pengetahuan yang akan diajarkan, 

memiliki pengetahuan yang cukup tentang bidang-

bidang yang lain, senang membaca buku-buku ilmiah, 

mampu memecahkan persoalan secara sistematis, 

terutama yang berhubungan dengan bidang studi, 

dan memahami prinsip-prinsip kegiatan belajar 

mengajar. 
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d) Keterampilan 

 Mampu berperan sebagai organisator proses belajar 

mengajar, mampu menyusun bahan-bahan pelajaran 

atas dasar pendekatan struktural, interdisipliner, 

fungsional, behavior, dan teknologi, mampu 

menyusun garis-garis besar program pengajaran 

(GBPP), dan mampu memecahkan mendasari 

seseorang yang berkaitan dengan efektifitas kerja 

individu dalam pekerjaannya. 

Demikianlah beberapa hal yang sekiranya perlu 
mendapat perhatian lebih dari pihak-pihak yang 
berwenang yang berhubungan dengan usaha 
mempersiapkan dan melakukan pembinaan kompetensi 

profesional para guru. 
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BERBAGAI PERAN GURU DALAM PEMBELAJARAN 

Semua orang yakin bahwa guru memiliki andil yang 

sangat besar terhadap keberhasilan pembelajaran di 

sekolah. Guru sangat berperan dalam membantu 

perkembangan peserta didik untuk mewujudkan tujuan 

hidupnya secara optimal. Keyakinan ini muncul karena 

tidak semua orang tua memiliki kemampuan baik dari 

segi pengalaman, pengetahuan maupun ketersediaan 

waktu. Dalam kondisi yang demikian orang tua 

menyerahkan anaknya kepada guru di sekolah dengan 

harapan agar anaknya dapat berkembang secara optimal. 

Minat, bakat, kemampuan, dan potensi-potensi yang 

dimiliki oleh peserta didik tidak akan berkembang secara 

optimal tanpa bantuan guru. Dalam kaitan ini, guru perlu 

memperhatikan peserta didik secara individual, karena 

antara satu peserta didik dengan yang lain memiliki 

perbedaan yang sangat mendasar.  

 

Guru, dalam proses pembelajaran, memiliki peran 

yang sangat penting. Bagaimanapun hebatnya kemajuan 

sains dan teknologi, peran guru akan tetap diperlukan.  
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Untuk memenuhi tuntutan di atas, maka guru harus 

mampu memaknai pembelajaran, serta menjadikan 

pembelajaran sebagai ajang pembentukan kompetensi 

dan perbaikan kualitas pribadi peserta didik. 

Menurut Mulyasa (2005), guru harus memacu diri 

dalam pembelajaran, dengan memberikan kemudahan 

belajar bagi seluruh peserta didik agar dapat 

mengembangkan potensinya secara optimal, dan 

menyenangkan, dengan memosisikan diri sebagai 

berikut: 

1) Orang tua yang penuh kasih sayang pada peserta 
didiknya,  

2) Teman, tempat mengadu, dan mengutarakan 

perasaan bagi para peserta didik, 
3) Fasilitator yang selalu siap memberikan 

kemudahan, dan melayani peserta didik sesuai 
minat, dan Guru sebagai model, 

4) Kemampuan, dan bakatnya, 
5) Memberikan sumbangan pemikiran kepada orang 

tua untuk dapat mengetahui permasalahan yang 

dihadapi anak dan memberikan saran 
pemecahannya, 

6) Memupuk rasa percaya diri, berani dan 
bertanggung jawab, 

7) Membiasakan peserta didik untuk saling 

berhubungan (silaturrahmi) dengan orang lain 
secara wajar, 

8) Mengembangkan proses sosialisasi yang wajar 
antara peserta didik, orang lain, dan 
lingkungannya, 

9) Mengembangkan kreativitas, 

10) Menjadi pembantu ketika diperlukan. 
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 Untuk memenuhi tuntutan di atas, maka guru harus 

mampu memaknai dan menjadikan pembelajaran sebagai 

ajang pembentukan kompetensi dan perbaikan kualitas 

pribadi peserta didik. Untuk kepentingan tersebut, 

dengan memperhatikan kajian Pullias dan Young (1988), 

Manan (1990), serta Yelon dan Wenstein (1997), dapat 

diidentifikasikan sedikitnya 19 peran guru, antara lain: 

1) Guru sebagai pendidik; 

2) Guru sebagai pengajar; 
3) Guru sebagai pembimbing; 
4) Guru sebagai pelatih; 
5) Guru sebagai penasehat; 
6) Guru sebagai pembaru (innovator); 
7) Guru sebagai model (uswah); 

8) Guru sebagai pribadi; 
9) Guru sebagai peneliti; 
10) Guru sebagai pendorong kreativitas; 
11) Guru sebagai pembangkit pandangan; 
12) Guru sebagai pekerjaan rutin; 
13) Guru sebagai “pemindah kemah”; 

14) Guru sebagai pembawa cerita; 
15) Guru sebagai aktor; 
16) Guru sebagai emansipator; 
17) Guru sebagai evaluator; 
18) Guru sebagai pengawet; 

19) Guru sebagai kulminator. 

Demikianlah sejumlah hal yang harus diperankan 

guru dalam menunaikan tugas yang diamanahkan oleh 

orang tua peserta didik. 
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Muhammad bin Ibrahim al-Hamd (dalam Syaihu, et 

al., 2002) mengemukakan sejumlah tugas-tugas setiap 

pendidik yang meliputi: 

1) Mengingatkan keutamaan ilmu dan pengajaran; 
2) Merasa memiliki tanggung jawab; 
3) Senantiasa bertakwa; 
4) Akrab dengan al-Quran dan membacanya dengan 

perenungan (tadabbur), dan kontemplasi 
(ta’aqqul); 

5) Senantiasa berzikir; 
6) Senantiasa berdo’a agar ilmunya bertambah dan 

bermanfaat; 
7) Keikhlasan; 
8) Keteladanan; 

9) Amanah ilmiah; 
10) Menghormati ulama, menjauhi tempat-tempat 

yang meragukan; 
11) Saling tolong menolong dalam kebajikan dan 

takwa; 
12) Berkeinginan keras untuk menyatukan visi dan 

memperbaiki kualitas diri; 
13) Akhlak yang baik; 
14) Tawadhu; 
15) Kedermawanan, menjauhi sifat dengki; 
16) Sederhana dalam berpakaian; 
17) Sederhana dalam bercanda; 

18) Introspeksi diri; 
19) Lapang dada dan tabah hati; 

20) Memelihara waktu; 
21) Baik dalam ucapan; 
22) Mendengarkan orang yang berbicara dan 

menyimak orang yang bertanya; 
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23) Melatih anak didik tentang cara-cara berbicara 
dan beradab; 

24) Lancar dalam pembicaraan dan sedang dalam 

berbicara, tidak terlalu keras dan tidak terlalu 
lemah. 

Kerjakanlah apa yang anda dapat kerjakan sekarang. 

Allah SWT berfirman: 

“Apabila kamu selesai mengerjakan suatu urusan 

maka kerjakanlah dengan sungguh-sungguh urusan 
lainnya”. (QS. Al-Insyirah (94): 7). 
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A. RAGAM SIFAT YANG HARUS DIMILLIKI GURU 

1. Ikhlas dalam Menyampaikan Ilmu 

Guru adalah suatu profesi yang sangat mulia. Seorang 

guru haruslah mempunyai niat yang ikhlas dalam 

memberikan didikan dan ajaran kepada anak didik. 

Hendaknya dengan profesinya sebagai pendidik dan 

dengan keluasan ilmunya, guru hanya bermaksud 

mendapatkan keridhaan Allah, mencapai dan 

menegakkan kebenaran; yakni menyebarkan ke dalam 

akal anak-anak dan membimbing mereka sebagai para 

pengikutnya. Segala sesuatu pasti akan mendapatkan 

ganjaran dari Allah. Sebagaimana dalam hadits 

Rasulullah yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, 

bahwa sesungguhnya setiap perbuatan itu tergantung 

kepada niatnya dan sesungguhnya segala sesuatu 

tergantung kepada apa yang dia niatkan. 

2. Jujur 

Hendaknya guru jujur dalam menyampaikan apa 

yang diserukannya. Tanda kejujuran itu ialah 

menerapkan anjurannya itu pertama-tama pada dirinya 

sendiri. Jika ilmu dengan amalnya telah sejalan, maka 

para pelajar akan mudah meniru dan mengikutinya 

dalam setiap perkataan dan perbuatannya. Tetapi jika 

perbuatannya bertentangan dengan seruannya, maka 

pada para pelajar timbul keengganan mengamalkan apa 

yang diucapkan gurunya, bahkan mulai goyah 

kepercayaan kepada perkataan gurunya; atau setidak-

tidaknya merasa bahwa perkataan gurunya itu tidak 

sungguh-sungguh. Allah berfirman dalam Al-Qur’an, 
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artinya: Dan jika kamu khawatir akan (terjadinya) 

pengkhianatan dari suatu golongan, Maka kembalikanlah 

perjanjian itu kepada mereka dengan cara yang jujur. 

Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang 

berkhianat (QS Al-Anfal (8): 58). 

3. Amanah 

Guru mempunyai tanggung jawaban yang besar 

dalam menjalankan profesinya. Seorang guru diharapkan 

untuk selalu dapat menjaga amanah dalam memberikan 

pelajaran dan didikan kepada anak didik. Allah SWT 

berfirman dalam Al-Qur’an surah al-Nisa (4) ayat 58: 

Artinya: Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyam-

paikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan 

(menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara 

manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. 

Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-

baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha 

mendengar lagi Maha Melihat. 

4. Wajib Menyampaikan Ilmu yang Diperoleh 

Guru diwajibkan untuk menyampaikan ilmu yang dia 

miliki karena sesungguhnya kewajiban guru terhadap 

anak didik salah satunya adalah menyampaikan ilmu. 

5. Cerdas 

  Seorang guru tidak hanya dituntut untuk pintar 

tetapi juga guru harus memiliki kecerdasan dalam 

memberikan pelajaran kepada anak didik. Syafa'at yang 

baik ialah setiap sya'faat yang ditujukan untuk 

melindungi hak seorang muslim atau menghindarkannya 
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dari sesuatu kemudharatan. Sementara syafa'at yang 

buruk ialah kebalikan dari syafa'at yang baik. 

6. Memperbaharui dan Menambah Pengetahuan 

Seiring dengan perkembangan zaman guru dituntut 

untuk selalu memperbaharui ilmu yang dia miliki karena 

ilmu pada zaman sekarang sudah banyak mengalami 

perkembangan dan pembaharuan. Hendaknya guru 

senantiasa membekali diri dengan ilmu dan kesediaan 

membiasakan untuk terus mengkajinya. Kita melihat, 

bagaimana Allah memerintahkan kepada para pengikut 

Rasul supaya menjadi orang-orang Rabbaniyyin dengan 

mempelajari Al-Kitab dan mengajarkannya. Allah 

berfirman yang artinya: “… Akan tetapi (dia berkata): 

"Hendaklah kamu menjadi orang-orang Rabbani, karena 

kamu selalu mengajarkan Al Kitab dan disebabkan kamu 

tetap mempelajarinya” 

7. Persuasif 

   Persuasif adalah sikap pendekatan psikologis 

secara halus, lunak dan lembut disesuaikan dengan 

situasi dan kondisi untuk mempengaruhi seseorang, 

sehingga orang tersebut dapat mengikuti dengan penuh 

pemahaman dan kesadaran. Guru bertugas sebagai 

pendidik dalam rangka menyampaikan materi pelajaran 

kepada siswa sangat tepat bila melakukan pendekatan 

secara persuasif. Sebelum siswa diberi isi atau materi 

suatu mata pelajaran, terlebih dahulu guru harus 

memaparkan manfaat dari mata pelajaran tersebut. Bila 

siswa mengetahui dan memahami manfaat materi 

pelajaran yang disampaikan, diharapkan siswa 
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menyenangi pelajaran tersebut. Bila telah tertanam pada 

hati siswa rasa senang terhadap mata pelajaran yang 

dipelajarinya, maka akan timbul semangat dan gairah 

ketika belajar. 

Sering kita dengar bahwa banyak siswa malas 

belajar, baik di sekolah maupun di rumah. Mungkin saja 

salah satu penyebabnya karena para siswa tersebut 

belum mengerti manfaat dari mata pelajaran tersebut. 

   Secara psikologis guru juga harus melakukan 

pendekatan persuasif kepada siswa ketika menyam-

paikan materi pelajaran. Guru seyogianya mampu 

mengetahui dan memahami karakter, bakat dan minat 

masing-masing siswa. Hal ini memang tidak mudah, 

karena di dalam satu kelas yang terdiri dari 40 siswa 

misalnya, setiap siswa mempunyai karakter, watak, 

bakat, minat dan latar belakang keluarga yang berbeda. 

Namun, agar tercipta suasana belajar yang menyenang-

kan sebaiknya guru harus berusaha semaksimal mungkin 

agar dapat tampil di hadapan siswa dengan sikap yang 

menyenangkan. Sebab sering kita mendengar penyebab 

siswa malas belajar karena tidak menyenangi sikap dan 

penampilan gurunya ketika mengajar. Di kalangan para 

siswa sering terdengar istilah guru killer bagi sosok guru 

yang penampilannya tidak menyenangkan. Bila siswa 

kurang senang terhadap gurunya, maka berdampak 

negatif terhadap motivasi belajarnya. 

8. Edukatif 

   Edukatif artinya segala ucapan, sikap dan perbuatan 

guru, baik di dalam kelas maupun di luar kelas, baik di 
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lingkungan sekolah maupun di lingkungan masyarakat 

luas, hendaknya mengandung nilai pendidikan atau 

bersifat mendidik. 

Pendidikan bukan hanya sebatas menyampaikan 

materi pelajaran secara teoretis dan verbalistis (transfer 

of knowledge), tetapi lebih dari itu pendidikan harus 

diaplikasikan dalam perilaku aktual, nyata dalam sikap 

dan perbuatan (transfer of skill) dan (transfer of value). 

   Tidak efektif bila guru hanya sering menyuruh 

siswa agar rajin belajar, sementara gurunya sendiri 

berhenti belajar. Kurang tepat bila seorang guru 

mengajarkan siswanya agar gemar membaca, tetapi dia 

sendiri malas membaca. Tidak akan berpengaruh bila 

guru sering menasihati agar siswa bersikap disiplin, baik 

disiplin waktu maupun disiplin terhadap aturan yang 

berlaku, tetapi gurunya sendiri sering tidak tepat waktu 

masuk kelas, dan sering ketahuan melanggar aturan, baik 

di sekolah maupun di masyarakat. Tidak akurat bila guru 

sering menyuruh siswa agar giat bekerja, tetapi dia 

sendiri tidak gairah mengajar, malas bekerja, waktu 

senggang sering digunakan main kartu misalnya, atau 

mempunyai kegemaran memancing ikan umpamanya. 

Penting untuk menyalurkan hobby, misalnya 

memancing sebagai sekedar refreshing seminggu sekali 

atau sebulan sekali. Namun yang tidak termasuk 

perbuatan edukatif adalah apabila ada guru setiap hari 

pergi memancing bahkan sampai meninggalkan tugas 

mengajar. Sikap seperti ini bukan sikap seorang pengajar, 

tetapi sikap seorang yang kurang ajar. Mengapa 

demikian? Karena melaksanakan tugas mengajar, 
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sasarannya pasti yaitu siswa, penghasilannya jelas yaitu 

gaji bulanan. Sementara kegiatan memancing, sasarannya 

tidak pasti, hasilnya belum tentu. Orang yang 

meninggalkan sesuatu yang pasti dan mengejar yang 

belum tentu, bukankah termasuk orang yang keliru? 

Guru profesional harus senantiasa berusaha bersikap 

edukatif, yaitu ada kesesuaian antara ucapan dan 

tindakan, ada korelasi antara konsep dan konteks, tidak 

terlalu senjang antara kata dan fakta. Segala ucapan dan 

tindakannya berusaha menjadi uswah hasanah, teladan 

yang baik untuk para siswa dan masyarakat umumnya. 

9. Normatif 

  Guru profesional hendaknya bersikap normatif, 

artinya segala ucapan, sikap dan perbuatannya tidak 

melanggar nilai-nilai moral, etika, norma agama, dan 

aturan negara. Seyogianya, senantiasa patuh terhadap 

aturan hukum yang berlaku, taat terhadap ajaran agama, 

menghindari segala tindakan amoral dan asusila. 

Tidak pantas seorang guru yang beragama Islam 

misalnya, tetapi awam terhadap ajaran agama, malas 

melaksanakan ibadah, bahkan sering mengucapkan kata-

kata kotor dan melakukan tindakan kurang terpuji. 

Seorang guru profesional tidak wajar mengonsumsi 

NARKOBA tidak pantas minum MIRAS, tidak terpuji bila 

melakukan korupsi, tidak lucu bila suka menipu. 

   Bila ada guru yang ketahuan secara umum sering 

melakukan tindakan tidak terpuji, melanggar norma-

norma agama dan susila, tidak menampilkan akhlakul 

karimah, tidak pantas menjadi uswatun hasanah. Maka 
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bagaimanapun banyak gelar akademik yang dia miliki, 

bagaimanapun tinggi pangkat, jabatan dan golongannya, 

maka guru tersebut tidak termasuk kualifikasi guru 

profesional. 

10.  Dedikatif 

  Indikasi guru profesional yang lainnya adalah dalam 

melaksanakan tugasnya selalu semangat penuh gairah, 

tidak tampak lelah dan tidak suka keluh kesah. Walaupun 

perlu diakui bahwa gaji guru di Indonesia dewasa ini 

masih relatif rendah, tetapi bagi guru profesional 

rendahnya upah tidak mengurangi gairah, kecilnya gaji 

tidak membuat dia letih dan sedih. Hal ini karena 

didorong oleh rasa tanggung jawabnya terhadap 

kemajuan dan keberhasilan belajar siswa. 

Dampak negatif dari guru yang sering bolos 

melaksanakan tugas mengajar adalah merugikan banyak 

pihak. Berdasarkan pengamatan penulis, ada 4 pihak 

yang dirugikan oleh guru yang sering bolos mengajar, 

yaitu: 

1. Negara / Pemerintah mengalami kerugian karena 

gaji yang diberikan tiap bulan tidak diimbangi 

dengan pekerjaan alias gaji buta. 

2. Teman sejawat, guru yang hadir melaksanakan 

tugas dirugikan karena harus magang kelas, 

mengajar rangkap di kelas yang gurunya tidak 

hadir. 
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3. Siswa dirugikan, karena bila tidak ada guru lain 

yang mengajar maka para siswa terlantar tidak 

belajar. 

4. Orang tua siswa, karena mereka mengeluarkan 

biaya dan uang jajan untuk anaknya, tetapi 

anaknya tidak mendapat pelayanan yang baik di 

sekolah. 

11. Ilmiah 

 Ilmiah adalah sifat dan karakter guru profesional. 

Segala ucapan dan tindakan guru profesional dapat 

dipertanggungjawabkan kebenarannya secara ilmiah. 

Prinsip yang dipegang teguh oleh guru profesional adalah 

“Berilmu amaliah dan beramal ilmiah”. Artinya ilmu yang 

dia miliki di samping diajarkan kepada siswa terlebih 

dahulu amalkan dalam perilakunya sehari-hari, dan 

segala amal perbuatannya dapat dipertanggungjawabkan 

kebenarannya secara ilmiah.  Guru profesional bila 

berkata tidak “ASBUN” alias asal bunyi dan bila berkarya 

tidak “ASDI” asal jadi tidak memperhatikan mutu atau 

kualitas pekerjaan. 

12. Demokratis 

Guru profesional dalam menyampaikan materi 

pelajaran tidak bersikap otoriter dan doktrinitas, siswa 

hanya dituntut untuk mengikuti kata-katanya. Mengerti 

tidak mengerti siswa disuruh mengikuti segala konsep, 

teori dan idenya. Sebaliknya guru profesional bersikap 

terbuka bahkan selalu memotivasi siswanya agar berani 

mengemukakan ide, gagasan dan pemikirannya. 
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Jangankan terhadap ilmu yang kebenarannya bersifat 

nisbi/ relatif, bahkan terhadap ilmu yang bersifat eksak 

dan pasti kebenarannya, guru profesional tetap memberi 

kesempatan kepada siswa untuk menyampaikan 

pemikiran dan gagasannya. Guru profesional pun selalu 

terbuka untuk menerima kritik, sanggahan bahkan 

koreksi dari siswanya, dia tidak mau dikultus 

individualkan seakan-akan dialah yang paling tahu dan 

paling berilmu. Guru profesional tidak alergi untuk 

dikoreksi, tidak marah bila disanggah. Dia selalu 

menerima saran dan pendapat dari siapa pun ter masuk 

dari siswanya, selama saran dan pendapat tersebut dapat 

dipertanggungjawabkan kebenarannya dan bersifat 

positif. 

13. Inovatif 

  Seorang guru profesional tidak bersikap jumud atau 

kaku, hanya mempertahankan konsep atau teori yang 

telah dimiliki. Terutama dalam metode menyampaikan 

materi pelajaran kepada siswa, di samping menerapkan 

teori-teori yang telah dikuasai, guru profesional berusaha 

mencari penemuan-penemuan baru atau melakukan 

modifikasi terhadap teori yang sudah ada, sehingga 

ketika menyampaikan materi pelajaran tidak 

membosankan siswa. Siswa senantiasa semangat bahkan 

antusias untuk belajar, karena selalu ada hal-hal yang 

baru yang dapat membangkitkan semangat belajar. 

14. Kreatif 

  Ciri lain dari guru profesional adalah bersikap 

kreatif artinya selalu banyak ide alias banyak akal untuk 
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mengatasi sesuatu yang dianggap kurang atau tidak ada. 

Contohnya. Alasan klasik banyak guru tidak mau dan 

tidak mampu mengajak siswa untuk mempraktikkan 

suatu teori ilmiah karena tidak mempunyai laboratorium 

biologi atau fisika atau alat peraga lainnya. Seorang guru 

profesional akan berusaha mencari atau membuat suatu 

alat sederhana dari bahan bekas misalnya bekas gelas 

atau botol air mineral untuk dijadikan alat praktik fisika. 

Misalnya, membuktikan sifat-sifat air, dan sebagainya. 

Tidak sedikit pula guru kreatif, mengajak siswa untuk 

memanfaatkan barang-barang bekas digunakan 

membuat suatu kerajinan tangan atau keterampilan 

B. RELIGIUSITAS YANG HARUS DIMILIKI GURU  

1. Tawadu (Rendah hati) 

  Tawadu artinya rendah hati atau tidak sombong. 

Jadi, tawadu adalah ketundukan kepada kebenaran dan 

menerimanya dari siapa pun datangnya, baik dalam 

keadaan suka maupun tidak suka. Lawan dari sifat 

tawadu adalah takabur (sombong). Sifat takabur adalah 

sifat yang dibenci Allah dan rasul-Nya. Sebagaimana 

hadis Nabi dari Abdullah bin Mas’ud; bahwa Nabi 

Muhammad saw. bersabda: “Sombong adalah menolak 

kebenaran dan menganggap remeh orang lain.” (H.R. 

Muslim) 

2. Berani 

  Seorang guru dituntut untuk memiliki keberanian 

dalam menghadapi para peserta didik. Guru tidak boleh 

takut dalam mengambil suatu tindakan. Guru harus bisa 
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mengambil suatu tindakan yang bijaksana dalam 

memecahkan suatu perkara ataupun masalah tanpa 

harus merasa takut ataupun tertekan. Sebagaimana 

dalam al-Qur’an surah al-Baqarah ayat 150, artinya: Dan 

dari mana saja kamu (keluar), Maka palingkanlah 

wajahmu ke arah Masjidil Haram. dan dimana saja kamu 

(sekalian) berada, Maka palingkanlah wajahmu ke 

arahnya, agar tidak ada hujjah bagi manusia atas kamu, 

kecuali orang-orang yang zalim di antara mereka. Maka 

janganlah kamu takut kepada mereka dan takutlah 

kepada-Ku (saja). dan agar Ku-sempurnakan nikmat-Ku 

atasmu, dan supaya kamu mendapat petunjuk 

3. Sabar 

  Hendaknya guru bersabar dalam mengajarkan 

berbagai pengetahuan kepada anak-anak. Hal itu 

memerlukan latihan dan ulangan, bervariasi dalam 

menggunakan metode, serta melatih jiwa dalam memikul 

kesusahan. Dalam menghadapi anak didik, guru 

senantiasa dituntut untuk dapat bersifat sabar kepada 

anak didik. Karena sesungguhnya siswa memiliki 

kepribadian yang beraneka ragam dan tentunya tidak 

semua mempunyai latar belakang yang baik. Oleh sebab 

itu guru harus sabar dalam mendidiknya. Islam 

menganjurkan untuk selalu berbuat sabar sebagaimana 

dalam Al-Qur’an surah al-Baqarah ayat 153, Artinya: Hai 

orang-orang yang beriman, jadikanlah sabar dan shalat 

sebagai penolongmu. Sesungguhnya Allah bersama 

orang-orang yang sabar. 
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C. SIFAT TERHADAP PESERTA DIDIK 

   Dalam Kode Etik Guru Indonesia dengan jelas 

dituliskan bahwa: Guru berbakti membimbing peserta 

didik untuk membentuk manusia Indonesia seutuhnya 

yang berjiwa Pancasila. Dasar ini mengandung beberapa 

prinsip yang harus dipahami oleh seorang guru dalam 

menjalankan tugasnya sehari-hari, yakni: tujuan 

pendidikan nasional, prinsip membimbing, dan prinsip 

pembentukan manusia Indonesia seutuhnya. 

Tujuan pendidikan nasional dengan jelas dapat 

dibaca dalam UU No. 2/1989 tentang Pendidikan 

Nasional, yakni membentuk manusia Indonesia 

seutuhnya yang berjiwa Pancasila. Prinsip yang lain 

adalah membimbing peserta didik, bukan mengejar, atau 

mendidik saja. Pengertian membimbing seperti yang 

dikemukakan oleh Ki Hajar Dewantara dalam sistem 

amongnya. Tiga kalimat padat yang terkenal dari sistem 

itu adalah ing ngarso sung tulodo, ing madyo mangun 

karso, dan tut wuri handayani. Ketiga kalimat itu 

mempunyai arti bahwa pendidikan harus dapat memberi 

contoh, harus dapat memberikan pengaruh, dan harus 

dapat mengendalikan peserta didik. 

Dalam tut wuri terkandung maksud membiarkan 

peserta didik menuruti bakat dan kodratnya sementara 

guru memperhatikannya. Dalam handayani berarti guru 

mempengaruhi peserta didik, dalam arti membimbing 

atau mengajarnya. Dengan demikian membimbing 

mengandung arti bersikap menentukan ke arah 

pembentukan manusia Indonesia seutuhnya yang 

berjiwa Pancasila, dan bukanlah mendikte peserta didik, 
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apalagi memaksanya menurut kehendak sang pendidik. 

Mottto tut wuri handayani sekarang telah diambil 

menjadi motto dari Kementerian Pendidikan Nasional RI. 

Prinsip manusia seutuhnya dalam kode etik ini 

memandang manusia sebagai kesatuan yang bulat, utuh, 

baik jasmani maupun rohani, tidak hanya berilmu tinggi 

tetapi juga bermoral tinggi pula. Guru dalam mendidik 

seharusnya tidak hanya mengutamakan pengetahuan 

atau perkembangan intelektual saja, tetapi juga harus 

memperhatikan perkembangan seluruh pribadi peserta 

didik, baik jasmani, rohani, sosial maupun yang lainnya 

yang sesuai dengan hakikat pendidikan. Ini dimaksudkan 

agar peserta didik pada akhirnya akan dapat menjadi 

manusia yang mampu menghadapi tantangan-tantangan 

dalam kehidupan sebagai insan dewasa. Peserta didik 

tidak dapat dipandang sebagai objek semata yang harus 

patuh kepada kehendak dan kemauan guru. 
 

1. Adil kepada Anak Didik 

Hendaknya guru bersikap adil di antara para 

pelajarnya: tidak cenderung kepada salah satu golongan 
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di antara mereka, dan tidak melebihkan seseorang atas 

yang lain, dan segala kebijaksanaan dan tindakannya 

ditempuh dengan jalan yang benar dan dengan 

memperhatikan setiap pelajar, sesuai dengan perbuatan 

serta kemampuannya. Rasulullah SAW sendiri telah 

diperintahkan supaya bersikap adil, meskipun beliau 

adalah contoh teladan bagi Pra guru. 4 Ada pula yang 

mengartikan: Mintalah pertolongan (kepada Allah) 

dengan sabar dan shalat. Dalam mendidik anak didik 

guru haruslah bersifat adil. Guru haruslah selalu bersifat 

subjektif kepada anak didik, karena dalam agama Islam 

selalu menganjurkan untuk berbuat adil sebagaimana 

firman Allah dalam Al-Qur’an surah an-Nahal ayat 90, 

artinya: Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku 

adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum 

kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, 

kemungkaran dan permusuhan. dia memberi pengajaran 

kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran. Dan 

juga dalam hadits Rasulullah, artinya: Bertakwalah 

kepada Allah dan berlaku adillah kepada anak-anakmu 

2. Sesuai antara Perkataan dan Perbuatan. 

  Guru adalah suatu sosok yang harus bisa ditiru oleh 

anak didik. Sebelum guru mengajarkan suatu kebaikan 

guru harus terlebih dahulu memulainya dari diri sendiri. 

Seorang guru tidak hanya dituntut untuk mengajarkan 

kebaikan tetapi juga harus bias mengaplikasikan apa 

yang dia ajarkan dalam kehidupan sehari-hari. Islam juga 

menegaskan bahwa perkataan harus sesuai dengan 

perbuatan, sebagaimana firman Allah dalam al-Qur‘an 

surah al-Shaff ayat 2: Artinya : Wahai orang-orang yang 
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beriman, mengapa kamu mengatakan sesuatu yang tidak 

kamu kerjakan? 

3. Menjadi Contoh dan Teladan 

  Setiap anak mengharapkan guru mereka dapat 

menjadi contoh atau model baginya. Oleh karena itu 

tingkah laku pendidik baik guru, orang tua atau tokoh-

tokoh masyarakat harus sesuai dengan Agama, norma-

norma yang dianut oleh masyarakat, bangsa dan negara. 

4. Demokratis dan Terbuka  

  Dalam menciptakan kondisi belajar yang efektif dan 

sesuai bagi anak didik guru harus menerima saran dan 

kritik dari anak didik. 

5. Memberi Nasihat dan Bimbingan 

  Guru haruslah senantiasa memberikan nasihat dan 

bimbingan kepada anak didik karena hal ini sangat 

dibutuhkan oleh para anak didik terutama ketika 

menghadapi suatu persoalan ataupun permasalahan.  

6. Kasih sayang dan penuh perhatian 

Guru harus menjalin hubungan dengan peserta didik 

yang dilandasi rasa kasih sayang dan menghindari diri 

dari tindak kekerasan. Ketika berada di lingkungan 

sekolah, guru merupakan orang tua bagi anak didiknya. 

Anak usia dini, relatif masih sangat muda membutuhkan 

kasih sayang penuh dari orang tuanya. Oleh karena itu, 

peran guru sebagai orang tua di sekolah harus mampu 

memberikan kasih sayang tulus kepada semua anak 

didiknya. 
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Seorang guru yang baik memiliki sifat penuh 

perhatian kepada anak didiknya. Guru harus peka 

melihat segala sesuatu perubahan yang terjadi pada anak 

didiknya. Misalnya, ketika seorang anak yang biasanya 

ceria dan semangat belajar di kelas, suatu waktu anak 

tersebut menjadi sensitif, mudah menangis dan tidak 

semangat belajar. Guru yang penuh perhatian tentunya 

akan mengetahui perubahan tersebut dan mencari tahu 

penyebabnya serta membantu mencari solusi 

permasalahan yang dihadapi anak. 

7. Toleransi 

  Toleransi merupakan suatu perilaku guru tidak 

memaksakan kehendak pada anak dan mau mengerti apa 

yang sedang dihadapi anak. 

8. Empati 

  Empati merupakan suatu sifat guru yang dapat 

merasakan apa yang dirasakan oleh anak didiknya. 

Seorang guru yang memiliki sifat empati tidak akan 

membiarkan anak didiknya sedih, apa yang dirasakan 

anak pada satu waktu tertentu dapat dirasakan oleh 

gurunya pula. Sifat empati perlu dimiliki guru agar guru 

memiliki rasa kepekaan terhadap apa yang dialami atau 

dirasakan anak didik. 

D. SIFAT KEPADA TEMAN GURU (SEPROFESI) 

  Dalam ayat 7 Kode Etik Guru disebutkan bahwa 

“Guru memelihara hubungan seprofesi, semangat 

kekeluargaan, dan kesetiakawanan sosial.” Ini berarti 
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bahwa: (1) Guru hendaknya menciptakan dan 

memelihara hubungan sesama guru dalam lingkungan 

kerjanya, dan (2) Guru hendaknya menciptakan dan 

memelihara semangat kekeluargaan dan kesetiakawanan 

sosial di dalam dan di luar lingkungan kerjanya. 

Dalam hal ini Kode Etik 

Guru Indonesia menun-

jukkan kepada kita 

betapa pentingnya hu-

bungan yang harmonis 

perilaku diciptakan 

dengan mewujudkan 

perasaan bersaudara 

yang mendalam antara 

sesama anggota profesi. 

Hubungan sesama 

anggota profesi dapat 

dilihat dari dua segi, 

yakni hubungan formal 

dan hubungan kekeluargaan. Hubungan formal ialah 

hubungan yang perlu dilakukan dalam rangka melakukan 

tugas kedinasan. Sedangkan hubungan kekeluargaan 

ialah hubungan persaudaraan yang perlu dilakukan, baik 

dalam lingkungan kerja maupun dalam hubungan 

keseluruhan dalam rangka menunjang tercapainya 

keberhasilan anggota profesi dalam membawakan 

misalnya sebagai pendidik bangsa. 

Sementara itu, contoh sifat guru kepada teman 

sesama guru atau seprofesi antara lain yang ditunjukkan 

Islam adalah QS Ali Imran/4: 159, arinya: Maka 
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disebabkan rahmat dari Allah-lah kamu berlaku lemah 

Lembut terhadap mereka. sekiranya kamu bersikap keras 

lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari 

sekelilingmu. Karena itu maafkanlah mereka, mohonkan-

lah ampun bagi mereka, dan bermusyawarahlah dengan 

mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila kamu Telah 

membulatkan tekad, maka bertawakallah. 

Ayat tersebut mengindikasikan bahwa guru 

hendaknya saling menghormati antara sesama guru, 

saling membantu, saling menjaga harga diri (tidak saling 

menjelekkan), saling bertukar pikiran, dan saling 

menasihati. 

E. SIKAP TERHADAP PERATURAN PERUNDANG-

UNDANGAN 

  Dalam rangka pembangunan di bidang pendidikan 

di Indonesia, Departemen Pendidikan Nasional 

mengeluarkan ketentuan-ketentuan dan peraturan-

peraturan yang merupakan kebijaksanaan yang akan 

dilaksanakan oleh aparatnya, yang meliputi antara lain: 

pembangunan gedung-gedung pendidikan, pemerataan 

kesempatan belajar antara lain dengan melalui kewajiban 

belajar, peningkatan mutu pendidikan, pembinaan 

generasi muda dengan menggiatkan kegiatan karang 

taruna, dan lain-lain. Kebijaksanaan pemerintah tersebut 

biasanya akan dituangkan ke dalam bentuk ketentuan-

ketentuan pemerintah. Dari ketentuan-ketentuan 

pemerintah ini selanjutnya dijabarkan ke dalam 

program-program umum pendidikan. 
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Guru merupakan unsur aparatur negara dan abdi 

negara. Karena itu, guru mutlak perlu mengetahui 

kebijaksanaan-kebijaksanaan pemerintah dalam bidang 

pendidikan, sehingga dapat melaksanakan ketentuan-

ketentuan yang merupakan kebijaksanaan tersebut. 

Kebijaksanaan pemerintah dalam bidang pendidikan 

ialah segala peraturan-peraturan pelaksanaan baik yang 

dikeluarkan oleh Departemen Pendidikan Nasional, di 

pusat maupun di Daerah, maupun departemen lain dalam 

rangka pembinaan pendidikan di negara kita. 

Setiap guru Indonesia wajib tunduk dan taat kepada 

ketentuan-ketentuan pemerintah. Dalam bidang 

pendidikan ia harus taat kepada kebijaksanaan dan 

peraturan, baik yang dikeluarkan oleh Departemen 

Pendidikan Nasional maupun Departemen yang 

berwenang mengatur pendidikan, di pusat maupun di 

daerah dalam rangka melaksanakan kebijaksanaan-

kebijaksanaan pendidikan di Indonesia. 

F. SIKAP TERHADAP ORGANISASI PROFESI 

Guru secara bersama-sama memelihara dan 

meningkatkan mutu organisasi PGRI sebagai sarana 

perjuangan dan pengabdian. Dasar ini menunjukkan 

kepada kita betapa pentingnya peranan organisasi 

profesi sebagai wadah dan sarana pengabdian. PGRI 

sebagai organisasi profesi memerlukan pembinaan, agar 

lebih berdaya guna dan berhasil guna sebagai wadah 

usaha untuk membawakan misi dan memantapkan 

profesi guru. Keberhasilan usaha tersebut sangat 

tergantung kepada kesadaran para anggotanya, rasa 
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tanggung jawab, dan kewajiban para anggotanya 

Organisasi PGRI merupakan suatu sistem, di mana unsur 

pembentukannya adalah guru-guru. Oleh karena itu, guru 

harus bertindak sesuai dengan tujuan sistem. Ada 

hubungan timbal balik antara anggota profesi dengan 

organisasi, baik dalam melaksanakan kewajiban maupun 

dalam mendapatkan hak. 

 

Organisasi profesional harus membina mengawasi 

para anggotanya. Siapakah yang dimaksud dengan 

organisasi itu? Jelaskan yang dimaksud bukan hanya 

ketua, atau sekretaris, atau beberapa orang pengurus 

tertentu saja, tetapi yang dimaksud dengan organisasi di 

sini adalah semua anggota dengan seluruh pengurus dan 

segala perangkat dan alat-alat perlengkapannya. 

Kewajiban membina organisasi profesi merupakan 

kewajiban semua anggota dan semua pengurusnya. Oleh 

karena itu, semua anggota dan pengurus organisasi 

profesi, karena pejabat-pejabat dalam organisasi 

merupakan wakil-wakil formal dan keseluruhan anggota 

organisasi, maka merekalah yang melaksanakan tindakan 

formal berdasarkan wewenang yang telah didelegasikan 
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kepadanya oleh seluruh anggota organisasi itu. Dalam 

kenyataannya, para pejabat itulah yang memegang 

peranan fungsional dalam melakukan tindakan 

pembinaan sikap organisasi, merekalah yang 

mengkomunikasikan segala sesuatu mengenai sikap 

profesi kepada para anggotanya. Dan mereka pula yang 

mengambil tindakan apabila diperlukan. Setiap anggota 

harus memberikan sebagian waktunya untuk 

kepentingan pembinaan profesinya, dan semua waktu 

dan tenaga yang diberikan oleh para anggota ini 

dikoordinasikan oleh para pejabat organisasi tersebut, 

sehingga pemanfaatannya menjadi efektif dan efisien. 

Dengan perkataan lain setiap anggota profesi, apakah ia 

sebagai pengurus atau anggota biasa, wajib berpartisipasi 

guna memelihara, membina, dan meningkatkan mutu 

organisasi profesi, dalam rangka mewujudkan cita-cita 

organisasi. 

Untuk meningkatkan mutu suatu profesi, khususnya 

profesi keguruan, dapat dilakukan dengan berbagai cara, 

misalnya dengan melakukan penataran, lokakarya, 

pendidikan lanjutan, pendidikan dalam jabatan, studi 

perb1andingan, dan berbagai kegiatan akademik lainnya. 

Jadi, kegiatan pembinaan profesi tidak hanya terbatas 

pada pendidikan prajabatan atau pendidikan lanjutan di 

perguruan tinggi saja, melainkan dapat juga dilakukan 

setelah yang bersangkutan lulus dari pendidikan 

prajabatan ataupun sedang dalam melaksanakan jabatan. 

  Usaha peningkatan dan pengembangan mutu profesi 

dapat dilakukan secara perseorangan oleh para 

anggotanya, ataupun juga dapat dilakukan secara 

bersama. Lamanya program peningkatan pembinaan itu 
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pun beragam sesuai dengan yang diperlukan. Secara 

perseorangan peningkatan mutu profesi seorang guru 

dapat dilakukan baik secara formal maupun secara 

informal. Peningkatan secara formal merupakan 

peningkatan mutu melalui pendidikan dalam berbagai 

kursus, sekolah, maupun kuliah di perguruan tinggi atau 

lembaga lain yang berhubungan dengan bidang 

profesinya.  

Di samping itu, secara informal guru dapat saja 

meningkatkan mutu profesinya dengan mendapatkan 

informasi dari media massa (surat kabar, majalah, radio, 

televisi, dan lain-lain) atau dari buku-buku yang sesuai 

dengan bidang profesi yang bersangkutan. Peningkatan 

mutu profesi keguruan dapat pula direncanakan dan 

dilakukan secara bersama atau berkelompok. Kegiatan 

berkelompok ini dapat beruap penataran, lokakarya, 

seminar, simposium, atau bahkan kuliah di suatu 

lembaga pendidikan yang diatur secara tersendiri. 

Misalnya program penyetaraan D-III guru-guru SMP, 

adalah contoh-contoh, kegiatan berkelompok yang diatur 

tersendiri. Kalau sekarang kita lihat kebanyakan dari 

usaha peningkatan mutu profesi diprakarsai dan 

dilakukan oleh pemerintah, maka di waktu mendatang 

diharapkan organisasi profesilah yang seharusnya 

merencanakan dan melaksanakannya, sesuai dengan 

fungsi dan peran organisasi itu sendiri. 

G. SIKAP TERHADAP PIMPINAN/ATASAN 

Sebagai salah seorang anggota organisasi, baik 

organisasi guru maupun organisasi yang lebih besar, 
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guru akan berada dalam bimbingan dan pengawasan 

pihak atasan. Sudah jelas bahwa pemimpin suatu unit 

atau organisasi akan mempunyai kebijaksanaan dan 

arahan dalam memimpin organisasinya, di mana tiap 

anggota organisasi itu dituntut berusaha untuk bekerja 

sama dalam melaksanakan tujuan organisasi tersebut.  

 

Dapat saja kerja sama yang dituntut pemimpin 

tersebut berupa tuntutan akan kepatuhan dalam 

melaksanakan arahan dan petunjuk yang diberikan 

mereka. Kerja sama juga dapat diberikan dalam bentuk 

usulan dan malahan kritik yang membangun demi 

pencapaian tujuan yang telah digariskan bersama dan 

kemajuan organisasi. Oleh sebab itu, dapat kita 

simpulkan bahwa sikap seorang guru terhadap pemimpin 

harus positif, dalam pengertian harus bekerja sama 

dalam menyukseskan program yang sudah disepakati, 

baik di sekolah maupun di luar sekolah. 
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A. PERAN GURU DI TENGAH MASYARAKAT  

Peran guru dalam masyarakat tergantung pada 

gambaran masyarakat tentang kedudukan guru. 

Kedudukan sosial guru berbeda dari negara ke negara, 

dari zaman ke zaman. Di Indonesia kedudukan guru 

sebelum Perang Dunia II sangat terhormat karena hanya 

mereka yang terpilih dapat memasuki lembaga 

pendidikan guru. Hingga kini citra tentang guru masih 

tinggi walaupun terkadang yang di inginkan belum sesuai 

dengan kenyataan.   

Pekerjaan guru selalu dipandang ideal dalam 

hubungannya dengan pembangunan bangsa. Dari guru 

diharapkan terbina manusia idealistis. Walaupun guru 

adalah pekerjaan profesional, tetapi masyarakat tak 

dapat menerima pekerjaan guru semata-mata sebagai 

mata pencaharian belaka sejajar dengan pekerjaan 

tukang kayu, tukang jahit, atau pengusaha. Pekerjaan 

guru menyangkut pendidikan anak, pembangunan negara 

dan masa depan bangsa. 

Memperhatikan kedudukan guru yang istimewa itu, 

masyarakat mempunyai harapan-harapan yang tinggi 

tentang peranan guru. Harapan-harapan itu tak dapat 

diabaikan oleh guru, bahkan dapat menjadi norma yang 

turut menentukan kelakuan guru. Guru-guru menerima 

harapan agar mereka menjadi suri teladan bagi anak 

didiknya. Untuk itu, guru harus mempunyai moral yang 

tinggi. Walaupun demikian, ada kesan bahwa kedudukan 

guru makin merosot dibandingkan dengan beberapa 

puluh tahun yang lalu (Nasution, 2014). 
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Menurut Brembeck, peran guru di masyarakat adalah 

sebagai berikut: 

1. Peran sebagai partisipan (peserta) 

Guru sebagai partisipan merupakan peranan guru 

sebagai anggota masyarakat dalam kegiatan yang ada di 

lingkungan sosialnya. Guru harus berada pada posisi 

tertinggi dalam aktivitas masyarakat dibanding dengan 

orang lain yang berkecimpung sebagai, karyawan, 

pegawai, pedagang, dan pekerja lainnya. 

2. Leader (pemimpin) 

Memang guru tidak dipersiapkan sebagai pemimpin 

masyarakat, tetapi harus berperan sebagai pemimpin di 

sekolah, terutama di kelas. Karena itu, guru dianggap 

mampu menjadi pemimpin di masyarakat dan mampu 

menempatkan diri sebagaimana mestinya. 

3. Pembuka jalan 

Guru dikatakan sebagai pembuka jalan karena diang-

gap mempunyai pendidikan yang tinggi dibandingkan 

masyarakat pada umumnya, terutama dalam hal 

pembangunan masyarakat. Guru sebagai orang yang 

dapat memberi petunjuk, contoh, dan teladan bagi 

masyarakat di lingkungannya. 

4. Pemerhati anak 

Masyarakat berharap agar guru dapat memperhati-

kan anak-anak mereka. Dalam hal ini maka guru harus 

dapat menempatkan diri seperti yang diharapkan oleh 

masyarakat lain.  
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Berdasarkan berbagai peran guru yang dipaparkan 

tersebut, mengindikasikan bahwa dalam perspektif 

perubahan sosial, guru yang baik tidak saja harus mampu 

melaksanakan tugas profesionalnya di dalam kelas, tetapi 

harus pula melaksanakan tugas-tugas pembelajarannya 

di luar kelas atau di dalam masyarakat. Hal ini sesuai pula 

dengan kedudukannya sebagai agent of change yang 

berperan sebagai inovator, motivator, fasilitator terhadap 

kemajuan serta pembaharuan. Dalam masyarakat, guru 

sebagai pemimpin yang menjadi panutan atau teladan 

bagi masyarakat sekitar. Mereka adalah pemegang nilai-

nilai norma yang harus dijaga dan dilaksanakan, dengan 

demikian, ucapan guru dalam masyarakat sangat berpe-

ngaruh terhadap orang lain (Wayan, 2014). 

Ki Hajar Dewantara menggambarkan peranan guru 

sebagai stakeholder atau tokoh panutan dengan 

ungkapan-ungkapan “ing ngarso sung tulodo, ing madya 

mangun karso, tut wuri handayani”. Di sini tampak jelas 

bahwa guru memang sebagai “pemeran aktif”, dalam 

keseluruhan aktivitas masyarakat secara holistik.  Tentu 

para guru harus bisa memosisikan dirinya sebagai agen 

yang benar-benar membangun; sebagai pelaku propa-

ganda yang bijak dan menujukan ke arah positif bagi 

perkembangan masyarakat.  

Guru, pengusaha, tentara, bahkan presiden sekalipun 

sama-sama warga negara yang wajib menjaga kehidupan 

bermasyarakat dan bernegara tetap aman dan stabil 

sesuai perannya masing-masing. Berdasarkan Undang-

undang No. 14 Tahun 2005 tentang kualifikasi akademik 

dan kompetensi guru, menetapkan standar kompetensi 



Dr. Rosdiana, M.Pd.I. 

~ 89 ~ 

guru, yaitu kompetensi pedagogik, kepribadian, sosial, 

dan profesional. Jadi, seorang guru itu menguasai teori- 

teori pengajaran, memiliki kepribadian yang tangguh 

sehingga dapat terhindar dari segala perbuatan yang 

melanggar etika. Oleh karena itu, seorang guru harus 

memiliki rasa sosial kemanusiaan sehingga dapat 

menjalankan perkerjaannya secara profesional. 

Di dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan 

bernegara secara keseluruhan, guru merupakan unsur 

strategis sebagai anggota, agen, dan pendidik 

masyarakat. Sebagai anggota masyarakat, guru berperan 

sebagai teladan bagi masyarakat di sekitarnya baik 

kehidupan pribadinya maupun kehidupan keluarganya. 

Sebagai agen dari masyarakat, guru berperan sebagai 

mediator (penengah dan penghubung) antara masya-

rakat dengan dunia pendidikan, khususnya di sekolah.  

B. AKTIVITAS GURU DI MASYARAKAT  

Guru dalam pengertian sebenarnya ialah orang yang 

memberikan ilmu pengetahuan kepada siswa. Sedangkan 

dalam pandangan masyarakat, guru adalah orang yang 

melaksanakan pendidikan di tempat-tempat tertentu 

yang tidak mesti di lembaga pendidikan formal, akan 

tetapi bisa juga di rumah-rumah, bahkan di tempat 

ibadah dan lain sebagainya. Guru memang menempati 

kedudukan yang terhormat di tengah masyarakat dengan 

kewibawaannya sehingga masyarakat tidak akan 

meragukan lagi figur guru (Ametembun, 2015).  
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Pengertian tersebut memberi suatu pemahaman 

bahwa guru adalah orang yang berwenang dan 

bertanggung jawab terhadap pendidikan siswa (anak 

didik), baik secara individual maupun secara klasikal, di 

sekolah atau di luar sekolah.  

 

Peran guru sebagai pendidik (nurturer) merupakan 

peran-peran yang berkaitan dengan tugas-tugas memberi 

bantuan dan dorongan (supporter) tugas-tugas 

pengawasan dan pembinaan (supervisor) serta tugas-

tugas yang berkaitan dengan mendisiplinkan anak agar 

menjadi patuh terhadap aturan-aturan sekolah dan 

norma hidup dalam keluarga dan masyarakat. Tugas-

tugas ini berkaitan dengan meningkatkan pertumbuhan 

dan perkembangan anak untuk memperoleh 

pengalaman-pengalaman lebih lanjut seperti penggunaan 

kesehatan jasmani, mampu mandiri, moralitas dan 

tanggung jawab kemasyarakatan, pengetahuan dan 

keterampilan dasar, persiapan untuk perkawinan dan 

hidup berkeluarga, pemilihan jabatan dan hal-hal yang 

bersifat personal dan spiritual (Gunarsa, 2001). 
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Peranan guru dalam masyarakat berbeda-beda, 

tergantung situasi dan kondisi. Di sekolah guru menjadi 

pengajar, pembimbing serta teladan bagi murid-

muridnya. Kemudian di masyarakat guru merupakan 

figur teladan bagi masyarakat di sekitarnya yang 

memberikan kontribusi positif dalam norma-norma 

sosial di masyarakat. Di Negara maju, guru ditempatkan 

pada kedudukan yang tinggi karena peranannya sangat 

penting. Mungkin akan berbeda bila kita lihat di Negara 

berkembang seperti Indonesia, hal ini masih sulit kita 

temui.  

Di dalam masyarakat yang sangat menghargai guru, 

peranan guru sangat sulit kalau tidak diimbangi dengan 

kecakapan dan kompetensi dalam bidangnya. Ia akan 

tersisih dengan sendirinya karena persaingan dengan 

guru-guru yang lebih mumpuni. Apalagi bila ada guru 

yang tidak mampu memberikan keteladanan untuk 

peserta didiknya, pasti ia akan tersisih karena banyak 

masyarakat yang menjadikannya sebagai bahan 

pembicaraan yang tidak baik. Ironisnya masalah ini 

masih sering kita temui di sekitar kita pada khususnya 

dan di Indonesia pada umumnya. 

Kedudukan guru sebagai seorang teladan dan fungsi 

tanggung jawab moral di masyarakat menjadi tugas yang 

begitu berat. Mengapa? Karena baik secara langsung dan 

tidak langsung guru bertanggung jawab atas generasi 

bangsa yang dihasilkannya. Perilaku anak bangsa 

menjadi salah satu tolak ukur bukti hasil didikannya. 

Namun, bukan berarti ini menjadi tanggung jawab para 
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guru sepenuhnya. Keterlibatan keluarga dan masyarakat 

di sekitarnya pun memiliki andil pada perilaku tersebut.  

Pelaksanaan tanggung jawab tentulah diiringi 

dengan penghargaan yang berlaku. Penghargaan atas 

peranan guru dapat dibedakan menjadi dua macam. 

Pertama, penghargaan sosial, yakni penghargaan atas 

jasa guru dalam bersikap sosial kepada anggota 

masyarakat serta penempatan posisi guru dalam 

stratifikasi sosial masyarakat yang bersangkutan. Hal ini 

akan mudah kita temui di masyarakat pedesaan di mana 

rasa hormat dan santun pada guru sangat ditekankan. 

Kedua, penghargaan ekonomi, yaitu penghargaan atas 

peran guru dalam bidang gaji yang diterimanya.  

Dari berbagai macam tanggapan tentang pemahaman 

pengertian guru di atas dapat diambil kesimpulan bahwa 

guru itu mempunyai peran dan pengaruh yang sangat 

besar dalam kehidupan bermasyarakat. sehingga guru 

bisa disebut sebagai agent of change yang berperan 

dalam inovator, motivator, maupun fasilitator. Jadi, jelas 

bahwa guru merupakan peranan aktif dalam seluruh 

aktivitas masyarakat secara holistik. Posisi strategis guru 

di tengah masyarakat idealnya, antara lain: 

1. Menjadi Contoh dan Teladan 

Guru adalah bagian dari perangkat komunitas 

masyarakat yang segala aktivitas kehidupannya tidak 

bisa dipisahkan, sekalipun tugas pokoknya di lingkungan 

sekolah, sebab ia pergi dan pasti kembali ke tengah 

masyarakat. Semestinya, guru harus menyadari bahwa ia 

tidak sekedar menyampaikan teori ilmu pada anak 
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didiknya namun harus mampu mengaplikasikan nilai 

ilmu itu sendiri. Dengan demikian seorang guru akan 

menjadi panutan yang baik bagi anak didiknya di sekolah 

maupun di lingkungan masyarakat di mana ia tinggal. 

Hal ini akan menguatkan posisi guru sebagai 

pahlawan tanpa tanda jasa, yang jasanya akan selalu 

dikenang walaupun masa tugasnya telah habis, bahkan 

sungguh berbahagia bila ia telah tiada ilmu yang 

diajarkannya akan menjadi amal jariyah (yang tiada 

putus-putusnya). Namun, waspadalah bila guru hanya 

sekedar menyampaikan teori ilmu tetapi tidak 

mengamalkan nilai ilmu itu sendiri, maka Allah akan 

mengecamnya dengan kecaman yang paling besar. 

Sebagaimana dijelaskan dalam QS As-Shaff (61): 3, bahwa 

“Allah sangat murka pada orang yang mengatakan apa 

yang ia sendiri tidak mengamalkannya”. 

Ada beberapa hal yang harus diperhatikan oleh 

seorang guru sebagai teladan, di antaranya: 

a. Sikap dasar 

b. Berbicara dan gaya bicara 

c. Kebiasaan bekerja 

d. Sikap melalui pengalaman dan kesalahan 

e. Pakaian 

f. Hubungan kemanusiaan 

g. Proses berpikir 

h. Gaya hidup secara umum 

Guru yang baik adalah yang menyadari kesenjangan 

antara apa yang diinginkan dengan apa yang ada pada 

dirinya, kemudian menyadari kesalahan ketika memang 
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bersalah. Kesalahan harus diikuti dengan sikap menyesal 

dan berusaha untuk tidak mengulanginya. 

2. Pendidik 

Seorang guru bukan hanya mendidik anak 

didiknya di sekolah melainkan juga harus memberikan 

pendidikan umum kepada masyarakat sekitarnya. 

Dengan demikian, apa yang diajarkan kepada siswanya 

dapat disambut baik dan juga dipahami secara umum 

oleh masyarakat sekitar. Hal ini penting untuk mening-

katkan rasa percaya masyarakat pada kemampuan 

seorang guru. 

3. Mempertajam Kepekaan Sosial 

Tidak dapat dipungkiri siapa pun akan menilai 

bahwa guru itu adalah mereka orang yang berilmu. 

Namun perlu diingat sebenarnya yang menjadi sorotan 

masyarakat bukanlah tergantung pada kualitas 

keilmuannya dan kefigurannya, tetapi yang terpenting 

bagaimana seorang guru menempatkan dirinya dalam 

beradaptasi dengan lingkungan masyarakatnya. Hal ini 

harus didasari oleh kepekaan dengan segala hal dan 

aturan atau kebiasaan yang berlaku dalam kehidupan 

bermasyarakat (Nasution, 2004). 

4. Penggerak Potensi 

Seorang guru yang dianggap sebagai tokoh 

penting dalam masyarakat harus menggunakan posisi 

strategisnya untuk melihat bagaimana potensi yang 

dimiliki masyarakat sekitarnya. Terlebih jika guru 

tersebut berada di lingkungan yang minim SDM 
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terpelajarnya. Dengan kemampuan seorang guru menilik 

potensi masyarakat di sekitarnya, akan menjadi modal 

penting bagi pendidikan di daerah tersebut karena dapat 

digunakan sebagai arah tujuan ke mana peserta didik ini 

akan diarahkan.  

5.  Manajer  

Dianalogikan seperti seorang manajer yang 

mengatur jalannya tahapan-tahapan teknis dalam 

perencanaan. Begitu pula fungsi guru dalam masyarakat 

sebagai pengatur arahnya pendidikan baik terhadap 

peserta didik secara langsung dan masyarakat di 

sekitarnya secara tidak langsung. Seorang guru harus 

mampu mengajak masyarakat yang heterogen untuk 

melakukan fungsi masyarakatnya dalam hidup berbangsa 

dan bernegara. Karena tidak semua masyarakat tahu 

bagaimana melaksanakan hak dan kewajibannya. 

6. Penengah Konflik 

Masyarakat heterogen yang terdiri dari berbagai 

macam etnis budaya yang berbeda biasanya akan 

memiliki tingkat ego yang berbeda. Masalah akan muncul 

ketika ego bertentangan dan berpotensi memunculkan 

konflik. Di sinilah peran guru sebagai penengah konflik, 

yaitu mampu mencari solusi dari permasalahan yang ada 

dengan kepala dingin, mengedepankan akal dan hati dari 

pada nafsu amarah, mengutamakan pendekatan psikologi 

persuasif dari pada emosional oportunis. Hal ini sangat 

diperlukan demi tercapainya kerukunan warga. 

7. Pemimpin Kultural 
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Berbagai peran yang telah dikemukakan sebelumnya 

dengan sendirinya menempatkan seorang guru sebagai 

pemimpin yang lahir dan muncul dari bawah secara 

alami, bakat, potensi, aktualisasi, dan kontribusi besarnya 

dalam pemberdayaan potensi masyarakat. Seorang guru 

lebih santai bersama rakyat yang bebas dari kepentingan 

pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. 

C. CITRA GURU DALAM MASYARAKAT MODERN  

Dalam pandangan masyarakat modern, guru belum 

merupakan profesi yang profesional jika hanya mampu 

membuat murid membaca, menulis dan berhitung, atau 

mendapat nilai tinggi, naik kelas, dan lulus ujian. 

Masyarakat modern menganggap kompetensi guru 

belum lengkap jika hanya dilihat dari keahlian dan 

keterampilan yang dimiliki melainkan juga dari orientasi 

guru terhadap perubahan dan inovasi.  

Bagi masyarakat modern, eksistensi guru yang 

mandiri, kreatif, dan inovatif merupakan salah satu aspek 

penting untuk membangun kehidupan bangsa. Banyak 

ahli memandang bahwa keberhasilan negara Asia Timur 

(Cina, Korsel dan Jepang) muncul sebagai negara industri 

baru karena didukung oleh penduduk/SDM terdidik 

dalam jumlah yang memadai sebagai hasil sentuhan 

manusiawi guru.  

Salah satu bangsa modern yang menghargai profesi 

guru adalah bangsa Jepang. Bangsa Jepang menyadari 

bahwa guru yang bermutu merupakan kunci 

keberhasilan pembangunan. Pepatah Jepang berbunyi 
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“she no on wa yama yori mo taai umiyorimo fuai” yang 

berarti jasa guru lebih tinggi dari gunung yang paling 

tinggi, lebih dalam dari laut paling dalam. Hal ini 

merupakan ungkapan penghargaan bangsa Jepang 

terhadap profesi guru. 

 

Guru pada sejumlah negara maju sangat dihargai 

karena guru secara spesifik memiliki kecakapan dan 

kemampuan untuk memimpin dan mengelola 

pendidikan. Memiliki ketajaman pemahaman dan 

kecakapan intelektual, cerdas emosional dan sosial untuk 

membangun pendidikan yang bermutu. Selain itu, 

memiliki perencanaan yang matang, bijaksana, 

kontekstual dan efektif untuk membangun human ware 

(SDIVI) yang unggul, bermartabat dan memiliki daya 

saing.  

Keunggulan mereka adalah terus maju untuk 

mencapai yang terbaik dan memperbaiki yang terpuruk. 
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Mereka secara berkelanjutan (sustainable) terus 

meningkatkan mutu diri dari guru biasa ke guru yang 

baik dan terus berupaya meningkat ke guru yang lebih 

baik dan akhirnya menjadi guru yang terbaik, yang 

mampu memberi inspirasi, ahli dalam materi, memiliki 

moral yang tinggi dan menjadi teladan yang baik bagi 

siswa.  

Di negara kita, guru yang memiliki keahlian 

spesialisasi harus diakui masih langka. Walaupun sudah 

sejak puluhan tahun disiapkan, namun hasilnya masih 

belum tampak secara nyata. Ini disebabkan karena masih 

cukup banyak guru yang belum memiliki konsep diri 

yang baik, tidak tepat menyandang predikat sebagai guru, 

dan mengajar mata pelajaran yang tidak sesuai dengan 

keahliannya. Semuanya terjadi karena kemandirian guru 

belum tampak secara nyata, yaitu sebagian guru belum 

mampu melihat konsep dirinya (self-concept), ide dirinya 

(self-idea), dan realita dirinya (self-reality). Tipe guru 

seperti ini mustahil dapat menciptakan suasana kegiatan 

pembelajaran aktif, kreatif, efektif dan menyenangkan 

(PAKEM).  

Guru adalah bagian dari kesadaran sejarah 

pendidikan di dunia. Citra guru berkembang dan berubah 

sesuai dengan perkembangan dan perubahan konsep dan 

persepsi manusia terhadap pendidikan dan kehidupan 

itu sendiri. Dalam hal ini profesi guru pada mulanya 

dikonsep sebagai kemampuan memberi dan mengem-

bangkan pengetahuan peserta didik. Namun, beberapa 

dasawarsa terakhir konsep, persepsi, dan penilaian 

terhadap profesi guru mulai bergeser.  
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Hal itu disebabkan selain karena perubahan 

pandangan masyarakat terhadap integritas seseorang 

yang berkaitan dengan produktivitas ekonomisnya, juga 

karena perkembangan yang cukup radikal di bidang 

pengetahuan dan teknologi, terutama bidang informasi 

dan komunikasi, yang kemudian mendorong pengem-

bangan media belajar dan paradigma teknologi 

pendidikan. Dalam perkembangan berikutnya, sekaligus 

sebagai biasnya, guru mulai mengalami dilema 

eksistensial. Artinya, penguasaan ilmu pengetahuan tidak 

lagi menjadi hegemoni guru, tetapi menyebar seluas 

perkembangan teknologi informasi dan komunikasi 

seperti dunia penerbitan, buku, majalah, koran, Serta 

media elektronik lainnya. Untuk itu, posisi krusial guru 

perlu dijernihkan tatkala kita hendak merumuskan 

kembali pendidikan yang lebih memajukan masa depan 

generasi berikutnya. 

Dengan demikian, para guru dituntut tampil lebih 

profesional, lebih tinggi ilmu pengetahuannya dan lebih 

cekatan dalam penguasaan teknologi komunikasi dan 

informasi.  Artinya, guru mau tidak mau dan dituntut 

harus terus meningkatkan kecakapan dan pengetahu-

annya selangkah ke depan lebih dari pengetahuan 

masyarakat dan anak didiknya. Termasuk dalam 

kehidupan bermasyarakat pun guru diharapkan lebih 

bermoral dan berakhlak dari pada masyarakat 

kebanyakan, tetapi di situlah muncul problem tatkala 

para guru tidak memiliki kemampuan materi untuk 

memiliki segala akses dan jaringan informasi seperti 

jaringan internet, komputer, TV, jurnal, buku-buku, 

majalah, dan koran. Para guru memiliki gaji dan 
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tunjangan yang jauh dari cukup untuk meningkatkan 

profesinya sekaligus memperkaya informasi mengenai 

perkembangan pengetahuan dan berbagai dinamika 

kehidupan modern. Sehingga, melihat beratnya tugas 

mulia guru, sangat sulit di era modern ini untuk dapat 

tampil lebih profesional dengan tanggung jawab moral 

profesi sebagai konsekuensi etisnya. 

D. REVITALISASI PERAN GURU 

Akhir-akhir ini, kiprah dunia pendidikan sering 

tercoreng oleh perlakukan negatif komponen dalam 

pendidikan itu sendiri. Kekerasan atau perlakuan 

intimidasi baik seorang guru terhadap murid, maupun 

sesama murid. Banyak terjadi perbuatan-perbuatan yang 

kurang baik ataupun perbuatan yang tidak selayaknya 

dilakukan oleh seorang guru, sehingga pada saat ini 

mengakibatkan turunnya citra baik dan kewibawaan 

guru di sekolah maupun dalam masyarakat.  

Pepatah mengatakan, “guru kencing berdiri, murid 

kencing berlari”. Jadi posisi seorang guru sebenarnya 

harus menjadi teladan yang baik, karena itu akan 

diteladani oleh orang lain, akan tetapi bagaimana bisa 

berwibawa apabila teladan tersebut adalah teladan 

negatif yang secara etika tidaklah pantas untuk ditiru. 

Oleh karena itu, perlu adanya revitalisasi atau pemulihan 

fungsi kembali pada peran seorang guru. 

Menurut Sudjarwadi (2003), ada tiga hal yang harus 

dikuasai dalam upaya revitalisasi peranan guru. Para 
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guru dengan kemampuannya diharapkan dapat mengem-

bangkan dan membangun tiga pilar keterampilan, yaitu:  

1. Learning skills, yaitu keterampilan mengembangkan 

dan mengolah pengetahuan dan pengalaman serta 

kemampuan dalam menjalani belajar sepanjang hayat.  

2. Thinking skills, yaitu keterampilan berpikir kritis, 

kreatif dan inovatif untuk menghasilkan keputusan 

dan pemecahan masalah secara optimal.  

3. Living skills, yaitu keterampilan hidup yang mencakup 

kematangan emosi dan sosial yang bermuara pada 

daya juang, tanggung jawab dan kepekaan sosial yang 

tinggi. 

Diharapkan melalui upaya-upaya tersebut, apabila 

dilaksanakan secara maksimal akan mengantarkan pada 

tercapainya revitalisasi peranan guru di sekolah dan 

masyarakat yang pada akhirnya akan kembali meng-

harumkan citra baik dan kewibawaan seorang guru di 

sekolah maupun dalam masyarakat, sehingga sengatlah 

pantas bagi guru tersebut untuk digugu dan ditiru. 

Salah satu kompetensi yang harus dimiliki guru 

adalah kompetensi sosial. Guru harus mampu ber-

komunikasi secara efektif dan simpatik dengan peserta 

didik, orang tua, sesama pendidik, tenaga kependidikan, 

dan kepada masyarakat. Dengan demikian, guru akan 

mampu berkontribusi terhadap pengembangan pendi-

dikan, baik di lingkungan sekolah maupun di tengah 

masyarakat. 
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A. GURU DALAM PENDIDIKAN ISLAM  

Al-Qur'an tidak mengemukakan secara eksplisit ayat-

ayat tentang pendidik inklusif guru, namun Al-Qur'an 

menegaskan kepada setiap pribadi muslim agar 

mewaspadai diri dan keluarganya agar tidak tersentuh 

oleh api neraka (QS. Al-Zariyat (66): 6). Jika pada ayat 

tersebut ditekankan perlunya kewaspadaan orang 

beriman terhadap diri sendiri dan keluarganya, maka 

dapat dipahami setiap orang beriman adalah pendidik. 

Sehubungan dengan itu maka tugas pendidik identik 

dengan tugas para rasul, yakni tazkiyah dan ta’lim. 

Tazkiyah yang berarti mensucikan, fisik, fikir, jiwa 

dan qalb (hati) peserta didik, berusaha mengembangkan 

dan mendekat-kannya kepada Allah SWT, seraya menjaga 

fitrahnya dari segala kemungkinan yang dapat merusak. 

Sedangkan ta’lim, menyampaikan (mentransfer) ilmu 

pengetahuan. Adapun syari’at Allah kepada peserta didik 

untuk dipahami dan diaplikasikan dalam perilaku dalam 

kehidupan. Dua tugas tersebut disimpulkan dalam firman 

Allah SWT. dalam Al-Qur'an. 

“Sesungguhnya Allah telah memberikan karunia 
kepada orang-orang yang beriman ketika Allah 
mengutus di antara mereka seorang rasul dari 

golongan mereka sendiri, yang membacakan kepada 
mereka al-Kitab dan al-Hikmah. Dan sesungguhnya 
(sebelum kedatangan nabi) itu, mereka adalah 

benar-benar dalam kesesatan yang nyata” (QS. Ali 
Imran (3): 164). 

Dari dua tugas utama pendidik menurut firman Allah 

dalam Surat Ali ‘Imran tersebut, diketahui bahwa sifat 
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pendidik secara umum adalah bersih jiwa, raga dan 

memiliki wawasan ilmu pengetahuan yang luas (‘alim). 

Berikut ini dikemukakan rincian: 

1. Bersih jiwa, raga dan matang dalam berpikir. 

 Tanpa memiliki jiwa, raga yang bersih, (suci) dan 
pikiran yang matang, seorang pendidik tidak akan 
mampu mensucikan jiwa raga peserta didik, 
mengembangkannya dan menjaga keutuhan 

fitrahnya, karena orang tidak mempunyai sesuatu 
mustahil bisa memberikan sesuatu kepada orang lain. 
Di antara rincian sifat-sifat itu adalah; ikhlas, adil, 
sabar, konsisten (istiqamah), dan bersemangat.  

2. Ikhlas 

 Yang dimaksud dengan ikhlas adalah bahwa pendidik 
dalam melaksanakan tugasnya didorong oleh niat 
yang tulus dan kemauan yang kuat mengabdikan 
dirinya dalam bidang pendidikan. Hal ini menjadikan 
pendidik untuk mewujudkan luaran yang berkualitas 
dalam ke‘aliman dan kesalehannya. Tampaknya 

keikhlasan inilah yang menjadi roh keberhasilan 
pendidikan. 

3. Adil 

 Yang dimaksud dengan adil dalam kaitan ini adalah 
sikap tidak pilih kasih terhadap peserta didik atau 

tidak melebihkan sebagian mereka atas yang lain 
kecuali bila sesuai dengan haknya. Ketidakadilan 
pendidik akan mengurangi wibawanya dan sangat 
mempengaruhi keberhasilan tugasnya. Ayat yang 
menunjukkan perlunya guru sebagai pendidik 
berlaku adil di antaranya firman Allah:  
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“Maka karena itu, serulah (mereka kepada agama 
Allah) dan tetaplah sebagaimana diperintahkan 
kepadamu dan janganlah mengikuti hawa nafsu 

mereka dan katakanlah”. Aku beriman kepada semua 
kitab yang diturunkan Allah supaya berlaku adil di 
antara kamu” (QS. al-Syura (42): 15). 

4. Sabar 

 Sabar yakni bisa dan mampu mengendalikan diri, 

tidak emosi dan tidak putus asa. Perbedaan 
inteligensi, sikap dan karakter peserta didik 
menuntut kesabaran dan kreativitas pendidik untuk 
untuk mengatasinya. Di antara ayat yang 
menunjukkan perlunya kesabaran ini adalah, firman 
Allah: 

  “Maka bersabarlah kamu untuk (melaksanakan) 
ketetapan Tuhanmu, dan janganlah kamu ikut orang 
yang berdosa dan orang yang kafir di antara merekaí” 
(QS. al-Insan (76): 24). 

5. Istiqamah (Konsisten) 

 Istiqamah atau konsisten diartikan dengan 
kesesuaian antara ucapan dengan perbuatan. 
Ketidaksesuaian ucapan dengan perbuatan seorang 
guru sebagai pendidik memberikan kesan negatif 
kepada peserta didik. Ayat yang mengecam sikap 
tidak konsisten ini, adalah firman Allah: 

 “Hai orang-orang yang beriman, mengapa kamu 
mengatakan apa yang kamu tidak perbuat. Amat 
besar kebencian di sisi Allah bahwa kamu mengatakan 
apa yang tidak kamu kerjakan” (QS. al-Shaf (61): 2- 
3). 
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6. ‘Alim (Profesional) 

 Tanpa memiliki wawasan ilmu yang luas, guru 
sebagai pendidik akan kesulitan alam melaksanakan 

tugasnya dengan baik. Kekurangahlian guru dalam 
menyampaikan materi (pesan-pesan) dalam 
pembelajaran dapat membuat peserta didik jenuh, 
sehingga keberhasilan sulit dicapai. Diantara rincian 
kedua sifat di atas adalah gemar terhadap ilmu dan 
menguasai kondisi peserta didik.  

Sebagaimana dikemukakan di atas, bahwa guru 

sebagai pendidik adalah seorang yang dewasa, 

bertanggung jawab, memberi bimbingan kepada peserta 

didik untuk menumbuh-kembangkan jasmani dan 

rohaninya agar mencapai kedewasaan-nya, mampu 

melaksanakan tugasnya sebagai ‘abid (hamba) Allah di 

muka bumi dan sebagai makhluk sosial dan individu yang 

sanggup berdiri sendiri. 

Tugas utama pendidik inklusif guru menurut konsep 

pendidikan Islam adalah: 

1. Untuk melahirkan insan-insan yang berjiwa takwa, 
yakni insan yang hidupnya semata-mata untuk 
mengabdi (menyembah) kepada Allah SWT. Firman 
Allah: “Tidak Aku menciptakan jin dan manusia 
melainkan untuk menyembah Aku” (QS. al-Zariyat 

(51): 56). 

2. Untuk melahirkan insan-insan yang bekerja sebagai 
khalifah fi al-ard (duta Allah). Mereka bekerja sepan-
jang masa untuk membangun syari’at Allah. Allah 
SWT. berfirman: “Sesungguhnya Aku menciptakan di 

muka bumi ini seorang khalifah” (QS. al-Baqarah (2): 
30). 
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Istilah lain yang lazim dipergunakan untuk pendidik 

ialah guru. Kedua istilah tersebut bersesuaian artinya. 

Bedanya ialah istilah guru seringkali dipakai di 

lingkungan pendidikan formal, sedangkan pendidik 

dipakai di lingkungan pendidikan informal dan non 

formal. 

 

Orang yang pertama bertanggung jawab terhadap 

pelaksanaan pendidikan anak adalah orang tua (ibu 

bapak), berdasarkan hubungan kodrati (hubungan 

darah) yang secara langsung bertanggung jawab bagi 

anak-anaknya. Oleh karena kemampuan orang tua dari 

segi pengalaman dan pengetahuan maupun waktu 

terbatas, maka mereka menyerahkan sebagian tanggung 

jawab kepada orang lain yang memiliki kompetensi 

untuk melaksanakan tugas pendidik. Kalau di sini 

dikemukakan bahwa tugas pendidik, membimbing, atau 

memberikan pertolongan sebagaimana dijelaskan dalam 
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definisi pendidikan, mungkin ada orang yang berkata 

bahwa jika demikian, maka seorang anak pun dapat 

menjadi pendidik karena ia juga dapat menolong anak-

anak lainnya. Di sini dikemukakan bahwa tugas pendidik 

itu bukan hanya menolong semata, tetapi menolong 

dalam menerima pelajaran. Perbuatan anak menolong 

anak-anak lainnya tidak dapat dikaitkan dengan 

perbuatan mendidik karena anak belum dapat meng-

hubungkan perbuatan menolong yang dilakukannya itu 

dengan tujuan pendidikan. Dengan demikian, tindakan 

anak menolong temannya tidak dapat dikatakan tindakan 

mendidik, karena anak belum memiliki syarat-syarat 

yang diperlukan bagi seorang pendidik, seperti 

kedewasaan dan tanggung jawab. 

B. TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB GURU DALAM 

ISLAM 

Para ahli pendidik Islam sepakat bahwa tugas guru 

ialah mendidik. Mendidik mengandung makna yang amat 

luas. Mendidik dapat diartikan dalam bentuk mengajar, 

atau dalam bentuk memberikan dorongan, memuji, 

menghukum, memberi contoh, membiasakan, dan lain-

lain (Ahmad Tafsir, 1992). 

Soejono dalam Ahmad Tafsir (1992), merinci tugas 

pendidik (termasuk guru) sebagai berikut: 

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

dan sebagainya; 
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2. Berusaha menolong anak didik mengembangkan 
pembawaan yang baik dan menekan 
perkembangan pembawaan yang buruk agar 

tidak berkembang; 
3. Memperlihatkan kepada anak didik tugas orang 

dewasa dengan cara memperkenalkan berbagai 
bidang keahlian, dan keterampilan agar anak 
didik memilihnya dengan tepat; 

4. Mengadakan evaluasi setiap waktu untuk 

mengetahui apakah perkembangan anak didik 
berjalan dengan baik; 

5. Memberikan bimbingan dan penyuluhan tatkala 
anak didik menemui kesulitan dalam 
mengembangkan potensinya; 

Tugas pendidik yaitu membimbing peserta didik dan 

menciptakan situasi kondusif untuk pendidikan. 

Guru sebagai pendidik memegang peranan penting 

dalam proses belajar mengajar yang mengharuskan 

paling tidak harus memiliki tiga kualifikasi dasar yaitu, 

menguasai materi, antusiasme, dan kasih sayang (loving) 

dalam mengajar dan mendidik. Seorang guru harus 

mengajar hanya berlandaskan cinta kepada sesama umat 

manusia tanpa memandang status sosial ekonomi, agama, 

kebangsaan dan sebagainya. Misi utama guru 

mempersiapkan anak didik sebagai individu yang 

bertanggung jawab dan mandiri, bukan menjadikannya 

manja dan menjadi beban masyarakat. Proses 

pencerdasan harus berangkat dari pandangan filosofis 

guru bahwa anak didik adalah individu yang memiliki 

beberapa kemampuan dan keterampilan. 
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Dalam pendidikan Islam, pendidik memiliki arti dan 

peranan yang sangat penting. Hal ini disebabkan ia 

memiliki tanggung jawab dan menentukan arah 

pendidikan. Oleh karena itu, Islam sangat menghargai 

dan menghormati orang-orang yang berilmu 

pengetahuan dan berprofesi sebagai guru atau pendidik. 

Islam mengangkat derajat mereka dan memuliakan 

mereka melebihi dari seorang Islam lainnya yang tidak 

berilmu pengetahuan dan bukan pendidik. 

Allah SWT. berfirman:  

“Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang 
beriman di antara kamu dan orang yang diberi ilmu 
pengetahuan beberapa derajat” (QS. al-Mujadilah 

(58): 11).       

Rasulullah bersabda:  

“Sesungguhnya Allah Yang Maha Esa, para malaikat-
Nya, penghuni-penghuni langit-Nya, termasuk semut 
dalam lubangnya dan ikan-ikan di dalam laut, akan 

mendoakan keselamatan bagi orang-orang yang 
mengajar manusia kepada kebaikan” (HR. Tirmizi). 

Agar guru sebagai pendidik berhasil dalam 

melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang 

diamanatkan kepadanya, Allah SWT memberi petunjuk 

sebagaimana firman-Nya: 

“Hai orang yang berselimut: bangkitlah dan beri 
peringatan, agungkanlah Tuhanmu, bersihkanlah 
pakaianmu, tinggalkan perbuatan dosa, jangan 
menuntut imbalan (materi) yang berlebih-lebihan, 
dan terhadap ketentuan Tuhanmu terimalah dengan 

sabar” (QS. al-Muddatsir (74): 1-7). 
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Orang yang berilmu memiliki peranan yang mulia, 

keutamaan yang agung dan kedudukan yang tinggi. 

Karena itu, para pendidik sebaiknya menyadari makna 

tersebut dan meletakkannya di pelupuk mata dan lubuk 

hati mereka. Sebab apa yang mereka persembahkan di 

jalan ilmu akan meninggikan pamor mereka, dan 

manfaatnya akan kembali kepada diri dan umat mereka.  

Oleh karena itu, tidak mengherankan bila dokumen-

dokumen syariat, pernyataan ulama salaf dan kata-kata 

para ahli hikmah banyak mengungkapkan keutamaan 

ilmu, para penyandang ilmu dan penyebar ilmu di 

tengah-tengah manusia. 

Allah berfirman:  

“Katakanlah: samakah antara orang yang mengetahui 
(berilmu) dan orang yang tidak mengetahui (tidak 
berilmu). Sesungguhnya hanya orang yang berakallah 
yang dapat menerima al-Qur'an” (QS al-Zumar (39): 
9). 

Selanjutnya Allah berfirman: 

“Sesungguhnya yang takut kepada Allah di antara 
hambanya adalah ulama (orang) berilmu 
pengetahuan” (QS. al-Fathir (35): 28).  

Ibnu Abbas berkomentar, “Ulama itu seratus derajat 

di atas kaum beriman, jarak antara dua derajat itu adalah 

seratus tahun (perjalanan). Karena itu alangkah mulianya 

profesi mengajar itu, dan alangkah agungnya kemuliaan 

dan urgensinya.” 

Muhammad bin Ibrahim al-Hamd dalam Ahmad 

Syaihu, (2002) mengemukakan sejumlah tugas yang 
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menjadi tanggung jawab yang harus diemban oleh 

seorang guru sebagai berikut: 

1) Senantiasa bertakwa dalam setiap keadaan; 

2) Akrab dengan al-Qur'an dan membacanya dengan 

perenungan (tadabbur) dan kontemplasi (ta’aqqul); 
3) Senantiasa berdzikir; 
4) Senantiasa menambah ilmu pengetahuan dan berdoa 

(Ya Allah, tambahkanlah ilmu kepadaku); 
5) Ikhlas; 

6) Keteladanan; 
7) Melaksanakan amanah ilmiah; 
8) Menghormati ulama; 
9) Menjauhi tempat-tempat yang meragukan; 
10) Memenuhi hak teman-teman; 

11) Saling tolong menolong dalam kebajikan dan takwa; 
12) Memiliki visi memperbaiki kualitas diri; 
13) Berbudi pekerti mulia (akhlaq al-karimah); 
14) Tawadhu; 
15) Dermawan; 
16) Menjauhi sifat dengki; 

17) Sederhana dalam berpakaian; 
18) Sederhana dalam bercanda; 
19) Introspeksi diri; 
20) Lapang dada dan tabah hati; 
21) Memelihara waktu; 
22) Baik dalam ucapan; 

23) Mendengarkan orang yang berbicara dan menyimak 
orang yang bertanya; 

24) Melatih anak didik tentang cara berbicara dan adab- 
adabnya; 

25) Lancar dalam pembicaraan dan sedang dalam 
berbicara, tidak terlalu lemah; 

26) Tidak menyempitkan anak didik dalam pertanyaan; 
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27) Menjaga pelajaran dari kegaduhan dan 
menjauhkannya dari kata-kata kotor; 

28) Tidak berbicara tentang diri pribadi kecuali 

diperlukan; 
29) Tidak membebani anak didik dan rekan-rekan 

dengan duka dan kesalahan yang diperbuatnya 
sendiri; 

30) Tidak meladeni orang-orang bodoh; 
31) Menghindari penghargaan kecuali dari Allah; 

32) Tidak banyak mengeluh; 
33) Tinggi kemauan dan berjiwa besar;  
34) Memelihara nasihat; 
35) Tegas tanpa harus menzalimi; 
36) Kelemahlembutan tanpa harus lemah; 
37) Mendidik anak pada sifat kesempurnaan; 

38) Mendidik anak agar bangga dengan agamanya 
(Islam); 

39) Mendidik anak agar menjauhi taklid buta; 
40) Mendidik anak agar sehat berpikir dan memutuskan 

segala sesuatu; 
41) Memperhatikan segala potensi dan bakat anak; 

42) Mengatasi penyimpangan; 
43) Adil di antara anak didik; 
44) Mencintai anak didik; 
45) Memelihara etika di negeri asing (di perantauan); dan 
46) Jangan melupakan anak didik setelah tamat (lulus). 

Demikianlah sejumlah kewajiban-kewajiban yang 

menjadi amanah dan tanggung jawab guru yang cukup 

berat tetapi maha mulia. 
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A. PENGERTIAN ETIKA 

M. Amin Abdullah (2005) mengartikan etika sebagai 

ilmu yang mempelajari tentang baik dan buruk. Jadi, bisa 

dikatakan etika berfungsi sebagai teori perbuatan baik 

dan buruk (ethis atau ‘ilm al-akhlaq al-karimah), 

praktiknya dapat dilakukan dalam disiplin filsafat. 

Etika dapat dipakai dalam arti nilai yang menjadi 

pegangan seseorang atau sekelompok dalam mengatur 

tingkah lakunya atau lazim dikenal dengan istilah kode 

etik misalnya kode etik guru, kode etik pegawai negeri, 

kode etik jurnalistik, dan lain-lain. 

Kata etika diidentikkan dengan kepribadian yang 

berarti sifat hakiki seseorang yang tercermin pada sikap 

dan per-buatannya, yang membedakan dirinya dengan 

orang lain (Muhibuddin, 1989). 

B. ETIKA KEPRIBADIAN (KODE ETIK GURU) 

Guru sebagai pendidik profesional dengan tugas 

utama mendidik, mengajar, membimbing dan 

mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi 

peserta didik pada pendidikan anak usia dini, jalur 

pendidikan formal, pendidikan dasar dan pendidikan 

menengah (UU Nomor 14 Tahun 2005). 

Dilihat dari segi tugas dan tanggung jawab guru, 

maka pada hakikatnya tugas dan tanggung jawab yang 

diembannya adalah perwujudan dari amanah Allah, 

amanah orang tua, bahkan amanah dari masyarakat dan 
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pemerintah. Dengan demikian, amanah yang diamanat-

kan kepadanya mutlak harus dipertanggungjawabkan. 

Allah SWT. berfirman:  

“Sesungguhnya Allah memerintahkan kamu 
menyerahkan amanah kepada yang berhak 
menerimanya (profesional). (QS. al-Nisa’ (4): 58). 

Muhammad al-Basir al-Ibrahim, dalam wasiatnya 

kepada para pendidik (guru) mengatakan “Anda sekalian 

duduk di atas singgasana pengajaran ke atas singgasana 

para raja. Rakyatnya adalah anak-anak umat, karena itu, 

perlakukanlah mereka dengan kelemahlembutan dan 

kebaikan, dan naiklah bersama mereka dari fase 

kesempurnaan dalam pendidikan menuju fase 

kesempurnaan dalam menuju fase yang lebih sempurna 

lagi.” 

Mereka itu amanah Allah di sisi anda dan titipan umat 

di hadapan anda, yang diserahkan kepada anda sebagai 

jasad agar anda meniupkan ruh ke dalamnya, dan sebagai 

kata-kata, anda mengisinya dengan makna-makna, dan 

sebagai wadah agar anda mengisinya dengan keutamaan 

dan ma’rifah (ilmu pengetahuan) (Muhammad bin 

Ibrahim al-Hamd, dalam Ahmad Syaihu dkk. 2002). 

Karena pentingnya tugas dan tanggung jawab yang 

diamanatkan kepada guru dalam mengantarkan peserta 

didiknya agar berhasil sebagaimana yang diharapkan, 

maka guru perlu memiliki etika kepribadian atau kode 

etik antara lain: 
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1. Ilmu  

Ijazah bukan semata-mata secarik kertas, tetapi suatu 

bukti bahwa pemiliknya telah mempunyai ilmu 

pengetahuan dan kesanggupan tertentu yang 

diperlukannya untuk suatu jabatan. 

Guru pun harus mempunyai ijazah agar ia 

diperbolehkan mengajar. Kecuali dalam keadaan darurat, 

misalnya jumlah anak didik sangat meningkat, sedang 

jumlah guru jauh dari mencukupi, maka terpaksa 

menopang untuk sementara, yakni menerima guru yang 

belum berijazah. Tetapi dalam keadaan normal ada 

patokan bahwa makin tinggi pendidikan guru makin baik 

pendidikan dan pada gilirannya maka tinggi pula derajat 

masyarakat. 

2. Sehat jasmani 

Kesehatan jasmani kerapkali dijadikan salah satu 

syarat bagi mereka yang melamar untuk menjadi guru. 

Guru yang berpenyakit menular, misalnya, sangat 

membahayakan kesehatan anak-anak. Di samping itu, 

guru yang berpenyakit tidak akan bergairah mengajar. 

Kesehatan fisik (jasmani) sangat penting bagi seseorang 

terlebih lagi bagi seorang pemimpin termasuk guru 

mengingat bahwa tugasnya yang memerlukan kerja fisik. 

Al-Qur'an menyebut unsur fisik ini sebagaimana firman 

Allah: 

“Sesungguhnya Allah telah memilihnya (Thalut) 
menjadi rajamu dan menganugerahinya ilmu yang 
luas dan tubuh (jasmani) yang perkasa” (QS. al-

Baqarah (2): 247). 
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Pentingnya kesehatan jasmani bagi seorang guru 

karena sangat mempengaruhi semangat kerja. Guru yang 

sakit-sakitan kerapkali terpaksa absen dan tentunya 

merugikan anak didik. 

3. Berkelakuan baik 

Budi pekerti guru sangat penting dalam pendidikan 

watak anak didik. Guru harus menjadi model teladan, 

karena anak-anak bersifat suka meniru. Di antara tujuan 

pendidikan yaitu membentuk akhlak yang mulia pada 

diri pribadi anak didik dan ini hanya bisa dilakukan jika 

pribadi guru berakhlak mulia pula. Guru yang tidak 

berakhlak mulia tidak mungkin dipercaya untuk 

mendidik. Yang dimaksud dengan akhlak mulia dalam 

ilmu pendidikan Islam adalah akhlak yang sesuai dengan 

ajaran Islam, seperti dicontohkan oleh pendidik utama, 

Nabi Muhammad saw. Di antara akhlak mulia guru 

tersebut adalah mencintai jabatannya sebagai guru, 

bersikap adil terhadap semua anak didiknya, berlaku 

sabar dan tenang, berwibawa, gembira, bersifat 

manusiawi, bekerja sama dengan guru-guru lain, 

masyarakat, utamanya para orang tua anak didik. 

Di Indonesia, untuk menjadi guru diatur dengan 

beberapa persyaratan, yakni berijazah, profesional, sehat 

jasmani dan rohani, takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, 

berkepribadian luhur, bertanggung jawab, dan berjiwa 

nasionalis. Persyaratan bagi seorang guru lebih lengkap 

lagi diatur dalam Undang-Undang Negara RI Nomor 14 

Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen.  
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C. SYARAT-SYARAT KEPRIBADIAN GURU DALAM 

ISLAM 

Syarat-syarat yang harus dimiliki guru pada 

umumnya dan khususnya guru agama (Islam) 

dikemukakan oleh para pakar pendidikan Islam antara 

lain: 

1. Al-Kanani dalam Ramayulis (2005) mengemukakan 
persyaratan seorang pendidik terdiri dari tiga macam, 

yakni syarat yang berkenaan dengan dirinya sendiri, 
syarat yang berkenaan dengan pelajaran pedagogis 
didaktis, dan syarat yang berkenaan dengan peserta 
didiknya. 

a. Syarat yang berkenaan dengan dirinya 

Berkenaan dengan diri guru, di antaranya dituntut 

untuk senantiasa sadar akan pengawasan Allah 

terhadapnya dalam segala perkataan dan perbuatan 

selama memegang amanat ilmiah yang diamanatkan oleh 

Allah SWT. Karenanya ia tidak boleh mengkhianati 

amanat itu, dan harus merendahkan diri kepada Allah 

SWT, dan hendaknya memelihara kemulian ilmu. Di 

antara syarat-syaratnya adalah: 

Guru hendaknya bersifat zuhud; 
Guru hendaknya tidak tamak terhadap kesenangan 

duniawi; 
Guru hendaknya tidak mengkomersialkan ilmunya 
untuk kepentingan sesaat; 
Guru hendaknya menghindari hal-hal yang hina 
menurut pandangan syara’; 
Guru hendaknya menjauhi hal-hal yang 

mendatangkan fitnah 
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Guru hendaknya senantiasa memelihara syiar-syiar 
Islam; 
Guru hendaknya senantiasa bersabar dan tegar 

dalam menghadapi celaan dan cobaan-cobaan; 
Guru hendaknya memelihara akhlaq al-karimah 
Guru hendaknya senantiasa mengisi waktu-waktu 
luangnya dengan hal-hal yang bermanfaat; 
Guru hendaknya selalu tekun menambah ilmunya. 

b. Syarat-syarat yang berhubungan dengan pelajaran 

(pedagogik didaktis) 

Di antara syarat-syaratnya adalah: 

Guru hendaknya senantiasa bersih dari hadas 
(kotoran) sebelum keluar rumah untuk mengajar; 
Guru hendaknya mengenakan pakaian yang bersih 

dan rapi; 
Guru hendaknya berdoa agar tidak sesat dan 
menyesatkan; 
Guru hendaknya senantiasa ber zikir kepada Allah 
hingga sampai majlis pelajaran; 
Guru hendaknya mengajarkan pelajaran sesuai 

dengan keahliannya; 
Guru hendaknya menjaga ketertiban majlis; 
Guru hendaknya memiliki amanah ilmiah; 
Guru hendaknya bersikap bijak dalam seluruh proses 
pembelajaran; 

Guru hendaknya menutup kegiatan dalam proses 
pembelajaran dengan kata-kata Wallahu a’lam (Allah 
Yang Maha Tahu). 

c. Syarat yang berkenaan dengan peserta didik 

Syarat-syarat yang berkaitan dengan peserta didik 

antara lain adalah: 
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Guru hendaknya mengajar dengan berniat untuk 
mendapat ridha Allah; 
Guru hendaknya senantiasa menghidupkan syara’; 

Guru hendaknya senantiasa menegakkan kebenaran 
dan melenyapkan kebathilan; 
Guru hendaknya senantiasa menyebarluaskan ilmu; 
Guru hendaknya mencintai peserta didiknya; 
Guru hendaknya memotivasi peserta didiknya untuk 
menuntut ilmu seluas-luasnya; 

Guru hendaknya mempersiapkan pelajaran yang 
mudah dipahami; 
Guru hendaknya bersikap adil terhadap semua 
peserta didik; 
Guru hendaknya memperhatikan tingkat perkem-
bangan dan pemahaman peserta didik; 

Guru hendaknya melakukan evaluasi terhadap 
kegiatan belajar peserta didik. 

2. Muhammad Athiyah al-Abrasyi (1979) 
mengemukakan sifat-sifat yang harus dimiliki seorang 
pendidik sebagai berikut: 

a. Zuhud, tidak mengutamakan materi dan mengajar 
karena mencari keridhaan Allah semata; 

b. Bersih tubuhnya, jauh dari dosa, jauh dari sifat 
riya’ (mencari popularitas); 

c. Ikhlas dalam kepercayaan, keikhlasan dan 
kejujuran seorang guru di dalam pekerjaannya 

merupakan jalan terbaik ke arah suksesnya 
dalam tugas dan sukses murid-muridnya; 

d. Bersifat pemaaf terhadap muridnya, ia sanggup 
menahan diri, kemarahan, lapang hati, sabar dan 
tidak pemarah karena masalah sepele memiliki 

kepribadian dan mempunyai harga diri; 
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e. Mencintai murid-muridnya seperti cinta terhadap 
anak- anaknya sendiri, dan memikirkan keadaan 
mereka seperti memikirkan keadaan anak-

anaknya. Bahkan lebih mencintai murid-
muridnya daripada anak-anaknya sendiri; 

f. Mengetahui tabiat, pembawaan, adat, kebiasaan 
dan pemikiran murid-muridnya agar tidak keliru 
dalam mendidiknya; 

g. Menguasai mata pelajaran yang akan diberi-

kannya, serta memperdalam pengetahuannya 
tentang mata pelajaran tersebut, sehingga mata 
pelajaran itu tidak dangkal. 

3. Abdurrahman al-Nahlawi (1979) tentang kepribadian 
guru mengemukakan sebagai berikut: 

a. Mempunyai watak dan sifat Rabbaniyah yang 
terwujud dalam tujuan, tingkah laku, dan pola 
pikirnya; 

b. Ikhlas dalam melaksanakan tugasnya sebagai 
pendidik semata mata untuk mencari keridhaan 
Allah SWT, dan menegakkan kebenaran; 

c. Sabar dalam mengajarkan berbagai ilmu 
pengetahuan kepada peserta didik; 

d. Jujur dalam menyampaikan apa yang 
diketahuinya; 

e. Senantiasa membekali diri dengan ilmu, 
kesediaan diri untuk mendalami dan mengkaji 

ilmu secara berkelanjutan; 
f. Mampu menggunakan metode mengajar secara 

bervariasi sesuai dengan prinsip penggunaan 
metode pendidikan; 

g. Mampu mengelola kelas dan peserta didik, tegas 

dalam bertindak dan profesional; 
h. Mengetahui kehidupan psikis peserta didik; 
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i. Tanggap terhadap berbagai kondisi dan 
perkembangan dunia yang dapat mempengaruhi 
jiwa, keyakinan atau pola pikir peserta didik; 

j. Berlaku adil terhadap peserta didiknya. 

4. Zakiyah Daradjat (1996), mengemukakan syarat-
syarat guru sebagai berikut: 

a. Bertakwa kepada Allah SWT; 
b. Berilmu; 

c. Sehat jasmani; 
d. Berkelakuan baik. 

Selain syarat-syarat yang dikemukakan oleh para 
tokoh pendidik di atas, di bawah ini dikemukakan syarat-
syarat guru yang berkaitan dengan kepribadian guru. 

Soejono dalam Ahmad Tafsir (1992), mengemukakan 
secara detail sebagai berikut: 

1. Dewasa;  
2. Sehat jasmani rohani; 
3. Ahli (Profesional); 
4. Berkesusilaan dan berdedikasi tinggi. 

Ramayulis (2005), merinci secara spesifik syarat 
untuk menjadi guru meliputi syarat fisik, psikis, 
keagamaan, teknis, pedagogis, administratif dan umur, 
sebagai berikut:  

1. Syarat fisik, antara lain: berbadan sehat, tidak 

memiliki cacat tubuh yang mungkin mengganggu 
pekerjaannya, seperti mata, telinga, tangan, kaki dan 

sebagainya, tidak memiliki gejala-gejala penyakit 
menular. Seorang guru yang berpenyakit menular akan 
membahayakan peserta didiknya dan membawa akibat 

yang tidak baik dalam tugasnya sebagai guru. 
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2. Syarat psikis, yang berkaitan dengan hal ini 
adalah sehat rohani, dewasa dalam berpikir dan 
bertindak, mampu mengendali-kan emosi, sabar, ramah 

dan sopan, memiliki jiwa kepemimpinan, konsekuen dan 
berani bertanggung jawab, berkorban dan memiliki jiwa 
pengabdian. Di samping itu, guru dituntut untuk bersifat 
pragmatis dan realistis dengan mematuhi norma dan 
nilai yang berlaku serta memiliki rasa keikhlasan yang 
tinggi terhadap pelaksanaan proses pembelajaran. 

3. Syarat keagamaan; Seorang pendidik harus 
seorang yang beragama dan mengamalkan ajaran 
agamanya. Di samping itu ia menjadi figur sumber norma 
dari segala norma agama yang dianutnya. Ia menjauhkan 
diri dari norma-norma yang dianutnya. Ia menjauhkan 
diri dari segala sifat yang tercela dan menghiasi dirinya 

dari segala sifat terpuji. 

4. Syarat teknis, memiliki ijazah pendidikan guru 
seperti fakultas ilmu pendidikan, fakultas tarbiyah dan 
keguruan, atau ijazah perguruan tinggi keguruan lainnya 
yang berada di bawah LPTK. 

5. Syarat pedagogis, seorang pendidik harus 
menguasai metode mengajar, menguasai materi yang 
akan diajarkan dan ilmu-ilmu lain yang ada hubungannya 
dengan ilmu yang diajarkan. Harus mengetahui psikologi, 
terutama psikologi anak, psikologi belajar, agar ia dapat 

menempatkan diri dalam kehidupan peserta didik dan 
memberikan bimbingan sesuai dengan perkembangan 
anak didik. 

6. Syarat administratif, seorang guru harus 
diangkat oleh pemerintah, yayasan, atau lembaga lain 
yang berwewenang mengangkat guru, sehingga ia diberi 

tugas untuk mendidik dan mengajar. Dengan diangkatnya 
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seseorang sebagai pendidik/guru, maka ia harus 
mencintai tugasnya dan mengabdikan diri kepada tugas 
yang diembannya. 

7. Syarat umur, seorang guru harus dewasa. Dalam 
Islam kedewasaan itu dikenal dengan istilah baligh atau 
mukallaf. 

Dari berbagai pendapat para pakar dalam bidang 

pendidikan yang dikemukakan di atas, dapat disimpulkan 

bahwa syarat-syarat yang dituntut pada setiap guru 

adalah berat namun sangat mulia. Dikatakan berat 

karena jabatan guru menuntut tanggung jawab yang 

sangat berat, pengorbanan yang besar serta dedikasi 

yang tinggi. Karena itu pula, seorang guru tidak dapat 

mengelak dari tugasnya dalam waktu kapan dan dimana 

pun bila mana anak didiknya membutuhkan 

pertolongannya. Namun demikian, jabatan guru sangat 

dihormati oleh siapa pun, walaupun mungkin kesejah-

teraannya selama ini sangat minim apabila dibandingkan 

dengan jabatan-jabatan lain yang tidak menuntut 

tanggung jawab sebesar tanggung jawab mereka. 

D. KODE ETIK GURU INDONESIA 

Secara etimologis, kode etik berarti pola aturan, tata 

cara, tanda, pedoman etis dalam melakukan suatu 

kegiatan atau pekerjaan. Dengan kata lain, kode etik 

merupakan pola aturan atau tata cara etis sebagai 

pedoman berperilaku. Etis berarti sesuai dengan nilai-

nilai dan norma yang dianut oleh sekelompok orang atau 

masyarakat tertentu (Syamsudin &, Budiman, 2003). 

Kode etik guru Indonesia merupakan landasan moral dan 
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pedoman tingkah laku guru warga PGRI dalam 

melaksanakan panggilan pengabdiannya bekerja sebagai 

guru (Soetjipto, 1999). 

 

Guru Indonesia menyadari bahwa pendidikan adalah 

bidang pengabdian terhadap Tuhan Yang Maha Esa, 

bangsa dan negara serta kemanusiaan pada umumnya. 

Guru Indonesia yang berjiwa Pancasila dan setia pada 

Undang-Undang Dasar 1945 turut bertanggung jawab 

atas terwujudnya cita-cita proklamasi kemerdekaan 

Republik Indonesia 17 Agustus 1945. Oleh sebab itu, 

Guru Indonesia terpanggil untuk menunaikan karyanya 

dengan memedomani dasar-dasar berikut: 

1. Guru berbakti membimbing peserta didik, untuk 

membentuk manusia Indonesia seutuhnya yang 

berjiwa Pancasila. 

2. Guru memiliki dan melaksanakan kejujuran 

profesional. 

3. Guru berusaha memperoleh informasi tentang 

peserta didik sebagai bahan untuk melakukan 

bimbingan dan pembinaan. 
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4. Guru menciptakan suasana sekolah sebaik-baiknya 

yang menunjang berhasilnya proses belajar 

mengajar. 

5. Guru memelihara hubungan baik dengan orang tua 

murid dan masyarakat sekitarnya untuk membina 

peran serta dan rasa tanggung jawab bersama 

terhadap pendidikan. 

6. Guru secara pribadi dan bersama-sama 

mengembangkan dan meningkatkan mutu dan 

martabat profesinya. 

7. Guru memelihara hubungan sesama guru, semangat 

kebangsaan, dan kesetiakawanan. 

8. Guru secara bersama-sama memelihara dan 

meningkatkan mutu organisasi PGRI sebagai sarana 

perjuangan dan pengabdian. 

9. Guru melaksanakan segala kebijaksanaan pemerintah 

dalam bidang pendidikan.  

Kode etik di atas merupakan barometer dari semua 

sikap dan perbuatan guru dalam berbagai segi 

kehidupan, baik dalam lingkungan keluarga, sekolah 

maupun masyarakat. Dengan memenuhi sejumlah kode 

etik dan syarat-syarat yang dikemukakan di atas, akan 

tercipta sosok guru sebagai pendidik yang profesional 

dan beretika yang dapat mengantarkan peserta didik 

pada perwujudan tujuan pendidikan nasional yang dicita-

citakan. 
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HARAPAN TENTANG GURU MASA DEPAN 

Guru memegang peranan yang sangat penting dalam 

proses pencapaian tujuan pendidikan untuk itu, 

diperlukan guru yang kreatif, dan menyenangkan 

sehingga mampu menciptakan iklim pembelajaran yang 

kondusif, suasana pembelajaran yang menantang, dan 

mampu membelajarkan dengan menyenangkan. Hal ini 

penting, terutama dalam setiap pembelajaran guru 

memiliki peranan yang sangat sentral, baik sebagai 

perencana, pelaksana, maupun evaluator pembelajaran, 

terutama di sekolah dasar. 

Kualitas pembelajaran sangat bergantung pada 

profesionalitas guru dalam memberikan kemudahan 

belajar kepada peserta didik secara efektif. Syaodih 

(1988) mengemukakan bahwa guru memegang peranan 

yang cukup penting baik dalam perencanaan maupun 

pelaksanaan kurikulum bagi kelasnya. Karena guru juga 

merupakan barisan pengemban kurikulum yang 

terdepan maka guru pulalah yang selalu melakukan 

evaluasi dan penyempurnaan terhadap kurikulum. 

Menyadari hal tersebut, maka sangat penting untuk 

meningkatkan aktivitas, kreativitas, kualitas dan profe-

sionalisme guru. Hal tersebut lebih tampak lagi dalam 

pendidikan yang dikembangkan secara desentralisasi 

sejalan dengan kebijakan otonomi daerah, karena guru 

diberi kebebasan untuk memilih dan mengembangkan 

materi standar dan kompetensi dasar sesuai dengan 

kondisi serta kebutuhan daerah dan sekolah. 

Kualitas guru dapat ditinjau dari dua segi, yaitu 

proses dan hasil. Dari segi proses guru dikatakan berhasil 
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apabila mampu melibatkan sebagian besar peserta didik 

secara aktif, baik fisik, mental, maupun sosial dalam 

proses pembelajaran. Di samping itu, dapat dilihat dari 

segi gairah dan semangat mengajarnya, serta adanya rasa 

percaya diri. Sedangkan dari segi hasil, guru dikatakan 

berhasil apabila pembelajaran yang diberikannya mampu 

mengubah perilaku sebagian besar pendidik ke arah 

penguasaan kompetensi dasar yang lebih baik. 

 

Untuk memenuhi tuntutan tersebut diperlukan 

berbagai kompetensi pembelajaran. Pengembangan 

kualitas guru merupakan suatu proses yang kompleks, 

dan melibatkan berbagai faktor yang saling terkait. Oleh 

karena itu, dalam pelaksanaannya tidak hanya menuntut 

keterampilan teknis dari para ahli terhadap pengem-

bangan kompetensi guru, tetapi harus pula dipahami 

berbagai faktor yang mempengaruhinya. Sehubungan 

dengan itu, perlu dilakukan berbagai upaya untuk 

meningkatkan kualitas guru dalam mengembangkan 

berbagai aspek pendidikan dan pembelajaran. 

Dalam pelaksanaan berbagai kebijakan di atas, guru 

dituntut untuk menjadi ahli penyebar informasi yang 
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baik, karena tugas utamanya antara lain menyampaikan 

informasi kepada peserta didik. Guru juga berperan 

sebagai perencana (designer), pelaksana (implementer), 

dan penilai (evaluator) pembelajaran. Apabila 

pembelajaran diarahkan untuk memenuhi kebutuhan 

pribadi peserta didik dengan penyediaan ilmu yang tepat 

dan latihan keterampilan yang mereka perlukan, 

haruslah ada ketergantungan terhadap materi standar 

yang efektif dan terorganisasi. Untuk itu diperlukan 

peran baru dari para guru, mereka dituntut memiliki 

keterampilan teknis yang memungkinkan untuk 

mengorganisasikan materi standar serta mengelolanya 

dalam pembelajaran dan pembentukan kompetensi 

peserta didik. 

Di tengah-tengah masyarakat yang sedang dilanda 

krisis multidimensional dalam segala aspek kehidupan; 

kemiskinan, kebodohan, kezaliman, penindasan, 

ketidakadilan di segala bidang, kemerosotan moral, 

peningkatan tindak kriminal, dan berbagai bentuk 

penyakit sosial telah menjadi bagian tak terpisahkan dari 

kehidupan masyarakat. 

Dalam kondisi semacam ini, guru seharusnya tampil 

sebagai pahlawan penyelamat bangsa yang mampu tidak 

saja menyampaikan pesan-pesan pembelajaran kepada 

peserta didik tetapi menyiapkan mereka dengan seluruh 

kepribadiannya, untuk bisa mengurangi kehidupan yang 

penuh dengan berbagai tantangan. Untuk itulah, 

mengapa guru harus kreatif, profesional, dan 

menyenangkan. 
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Guru seperti inilah yang menjadi tumpuan harapan 

orang tua dan masyarakat untuk mendidik anak-anaknya, 

dan membantu mengantarkan mereka ke jenjang 

kesuksesan, baik untuk hidup dalam masyarakat lokal 

maupun dalam dunia global. Guru demikianlah yang 

mampu melakukan pembelajaran secara kreatif dan 

menyenangkan, sehingga dapat menyiapkan peserta 

didik untuk memasuki era globalisasi tanpa melupakan 

lingkungannya. Guru ini pula yang diharapkan mampu 

menempa peserta didik agar dapat berpikir global dan 

bertindak lokal. 

Guru yang diidolakan tersebut hanya akan lahir dari 

seorang guru yang memiliki sifat-sifat yang diisyaratkan 

oleh Allah SWT. dalam firman-Nya: 

“Hai orang yang berselimut: bangkitlah dan beri 

peringatan, agungkanlah Tuhanmu, bersihkanlah 

pakaianmu, tinggalkan perbuatan dosa, jangan 

menuntut imbalan (materi) yang berlebih-lebihan, 

dan terhadap ketentuan Tuhanmu terimalah dengan 

sabar” (QS al-Muddatsir (74): 1-7). 

Namun demikian, jabatan guru adalah dihormati oleh 

siapa pun, walaupun mungkin nafkah yang diperolehnya 

sangat minim apabila dibandingkan dengan profesi 

lainnya yang tidak menuntut tanggung jawab yang 

diberikan oleh guru. Di samping itu, dari guru inilah 

orang yang mengantar anak yang tadinya buta huruf 

menjadi melek huruf, orang yang tadinya bodoh menjadi 

pandai, orang yang semula dalam keadaan kegelapan 

menjadi terang benderang dan seterusnya. 
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Dengan berbekal sifat-sifat tersebut dan kesadaran 

terhadap amanat yang diembannya, seorang guru akan 

selalu konsisten melaksanakan misinya serta berjuang 

untuk meletakkan kembali profesi guru pada posisi 

terhormat dan bermartabat, ubahlah paradigma lama 

dan gantilah dengan paradigma baru dalam memandang 

profesi guru. Buang jauh-jauh mitos dan asumsi negatif 

terhadap guru. Perubahan cara pandang ini harus 

dimulai dari para guru itu sendiri, baru kemudian 

disosialisasikan kepada masyarakat luas. 

Dalam proses mempertahankan kualitas diri dan 

kualitas profesi, guru membutuhkan fasilitas untuk terus 

dapat melakukan satu hal yang disebut self-quality 

improvement (perbaikan kualitas diri yang terus 

menerus). 

Firman Allah:  

“Sesungguhnya Allah tidak akan merubah keadaan 
sesuatu kaum sebelum mereka (berusaha) merubah 

dirinya sendiri” (QS Al-Ra’du (13): 11). 

Syari’at Islam dengan segala kesempurnaannya dan 

keluasan cakupannya telah memerintahkan supaya 

manusia mempelajari ilmu-ilmu yang bermanfaat mulai 

dari ilmu Tauhid dan Ushuluddin, Fiqih dan Hukum, 

bahasa Arab, sosial, budaya, ekonomi, politik, militer, 

kedokteran, hingga ilmu-ilmu pengetahuan lainnya yang 

menjadi syarat tegaknya peradaban umat yang diridhai 

Allah SWT.  
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A. PENGEMBANGAN PROFESIONALITAS 

1. Profesionalitas Guru 

Profesi keguruan mempunyai tugas utama melayani 

masyarakat dalam dunia pendidikan. Profesionalitas 

berakar pada kata profesi yang berarti pekerjaan yang 

dilandasi pendidikan keahlian. Profesionalitas itu sendiri 

dapat berarti mutu, kualitas, dan tindak tanduk yang 

merupakan cirri suatu profesi atau orang yang 

professional. Profesionalitas guru dapat berarti guru 

yang professional, yaitu seorang guru yang mampu 

merencanakan program belajar mengajar, melaksanakan 

dan memimpin proses belajar mengajar, menilai 

kemajuan proses belajar mengajar dan informasi lainnya 

dalam penyempurnaan proses belajar mengajar. 

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa guru 

professional adalah guru yang memiliki keahlian, 

tanggung jawab, dan rasa kesewajatan yang didukung 

oleh etika profesi yang kuat serta kualifikasi kompetensi 

yang memadai. Guru merupakan sumber daya manusia 

yang menjadi perencana, pelaku dan penentu tercapainya 

tujuan pendidikan. Untuk itu dalam menunjang kegiatan 

guru diperlukan iklim sekolah yang kondusif dan 

hubungan yang baik antar unsur-unsur yang ada di 

sekolah antara lain kepala sekolah, guru, tenaga 

administrasi dan siswa. Serta hubungan yang baik antar 

unsur-unsur yang ada di sekolah dengan orangtua 

murid/masyarakat. 

Berdasarkan uaraian tersebut, maka kinerja guru 

harus selalu ditingkatkan mengingat tantangan dunia 

pendidikan untuk menghasilkan kualitas sumber daya 
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manusia yang mampu bersaing di era global semakin 

ketat. 

 

2. Model Pengembangan Profesionalitas Guru 

Castetter menyampaikan lima model pengembangan 

untuk guru sebagaimana dikutip oleh Udin Syaepudin 

Saud, yaitu : 

1. Individual guided staff development 

(pengembangan guru yang dipadu secara individual), 

yaitu para guru dapat menilai kebutuhan belajar mereka 

dan mampu belajar aktif serta mengarahkan diri sendiri. 

Para guru harus dimotivasi saat menyeleksi tujuan 

belajar berdasar penilaian personil dari kebutuhan 

mereka. 

2. Observation/assessment (observasi atau penilaian), 

observasi dan penilaian dari intruksi menyediakan guru 

dengan data yang dapat direfleksikan dan dianalisis 

untuk tujuan peningkatan belajar siswa. Refleksi oleh 

guru pada praktiknya dapat ditingkatkan oleh observasi 

lain. 

3. Involvement in a development/improvement 

process (keterlibatan dalam suatu proses 

pengembangan/peningkatan). Pembelajaran orang 

dewasa lebih efektif ketika mereka perlu untuk 

mengetahui atau memecahkan suatu masalah. Guru perlu 

untuk memperoleh pengetahuan atau keterampilan 

melalui keterlibatan pada proses peningkatan sekolah 

atau pengembangan kurikulum. 
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4. Training (pelatihan). Ada teknik-teknik dan 

perilaku-perilaku yang pantas untuk ditiru guru dalam 

kelas. Guru-guru dapat merubah perilaku mereka dan 

belajar meniru perilaku dalam kelas mereka 

5. Inquiry (pemeriksaan). Pengembangan 

professional adalah studi kerjasama oleh para guru 

sendiri untuk permasalahan dan isu yang timbul dari 

usaha untuk membuat praktik mereka konsisten dengan 

nilai-nilai bidang pendidikan. 

 

3. Strategi Pengembangan Profesionalitas Guru 

Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah 

Departemen Pendidikan Nasional (2005) menyebutkan 

beberapa alternative Program Pengembangan 

profesionalisme guru, sebagai berikut : 

1. Program Peningkatan Kualifikasi Pendidikan Guru 

Sesuai dengan peraturan yang berlaku bahwa 

kualifikasi pendidikan guru adalah minimal S1 dari 

program keguruan, maka masih ada guru-guru yang 

belum memenuhi ketentuan tersebut. Oleh karena itu 

program ini diperuntukkan bagi guru yang belum 

memiliki kualifikasi pendidikan minimal S1 untung 

mengikuti pendidikan S1 dan S2 pendidikan keguruan. 

2. Program Pemberdayaan MGMP (Musyawarah Guru 

Mata Pelajaran) 

MGMP adalah suatu forum atau wadah kegiatan 

professional guru mata pelajaran sejenis disanggar 

maupun di masing-masing sekolah yang terdiri dari dua 

unsure yaitu musyawarah dan guru mata pelajaran. Guru 

mata pelajaran adalah guru SMP dan SMA Negeri atau 
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Swasta yang mengasuh dan bertanggung jawab dalam 

mengelola mata pelajran yang ditetapkan dalam 

kurikulum. Dengan MGMP diharapkan akan 

meningkatkan profesionalisme guru dalam 

melaksanakan pembelajran yang bermutu sesuai 

kebutuhan peserta didik. 

3. Magang 

Magang ini dilakukan bagi para pemula. Bentuk 

pelatihan pre-service atau in service bagi guru junior 

untuk secara gradual menjadi guru professional melalui 

proses magang di kelas tertentu dengan bimbingan guru 

bidang studi tertentu. Berbeda dengan pendekatan 

pelatihan yang konvensional, focus pelatihan magang ini 

adalah kombinasi antara materi akademis dengan suatu 

pengalaman lapangan dibawah supervise guru yang 

senior dan berpengalaman. 

4. Mengikuti Berita Aktual dan Media Pemberitaan 

Pemilihan yang hati-hati program pada youtube 

terkait materi ajar , dan sering menshareing pada googlee 

scolar untuk meningkatkan pengetahuan guru mengenai 

pengembangan mutakhir dari proses pendidikan. 

Berbagai bentuk media tersebut sering kali memuat 

artikel-artikel maupun program-program terupdate. 

5. Kegiatan Perkuliahan  PPG dalam Jabatan 

a. Pendalaman materi, Pendalaman materi menjadi 

tahap awal pengenalan mahasiswa PPG dengan 

melaksanakan pembelajaran serta diskusi melalui dosen 

pembimbing. 

b.Uji komprehensif 

c. Praktik Pengenalan Lapangan 
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d. Uji kinerja dan Uji pengetahuan 

Bagi guru yang lulus UKMPPG akan mendapatkan 

sertifikat pendidik yang akan disampaikan oleh LPTK 

Penyelenggara PPG dan bagi guru yang lulus PPG dalam 

jabatan akan mendapatkan NRG (nomor registrasi guru )  

secara otomatis pada Tahun berikutnya  setelah 

kelulusan UKMPPG  

 

4. Tujuan Pengembangan Profesionalitas Guru 

Tujuan pengembangan guru melalui pembinaan guru 

adalah untuk memperbaiki proses belajar mengajar yang 

didalamnya melibatkan guru dan peserta didik, melalui 

serangkaian tindakan, bimbingan dan arahan. Tujuan 

pengembangan professional guru adalah untuk 

meningkatkan mutu guru agar guru lebih professional 

dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya. Jadi, 

kegiatan tersebut bertujuan untuk memperbanyak guru 

yang professional, bukan untuk mempercepat atau 

memperlambat kenaikan pangkat/golongan. 

Menurut Sudarwan Danim (Model Pengembangan 

Guru, 2002:51) menjelaskan bahwa pengembangan 

profesionalitas guru dimaksudkan untuk memenuhi tiga 

kebutuhan, yaitu : 

1. Kebutuhan social untuk meningkatkan 

kemampuan system pendidikan yang efisien dan 

manusiawi serta melakukan adaptasi untuk 

penyusunan kebutuhan-kebutuhan sosial. 

2. Kebutuhan untuk menemukan cara-cara untuk 

membantu staff pendidikan dalam rangka 

mengembangkan pribadinya secara luas. 
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3. Kebutuhan untuk mengembangkan dan 

mendorong kehidupan pribadinya, seperti halnya 

membantu siswanya dalam mengembangkan 

keinginan dan keyakinan untuk memenuhi 

tuntutan pribadi yang sesuai dengan potensi 

dasarnya. 

 

5. Tantangan dan Solusi Pengembangan Profesionalitas 

Guru 

Terkait dengan guru, secara umum tantangan yang 

dihadapi guru di era globalisasi dan multicultural ini 

adalah bagaimana pendidikan mampu mendidik dan 

menghasilkan peserta didik yang memiliki daya saing 

tinggi (qualified), atau justru malah mandul dalam 

menghadapi gempuran sebagai kemajuan yang penuh 

dengan kompetensi dalam berbagai sektor, mampu 

menghadapi tantangan di bidang politik dan ekonomi, 

mampu melakukan riset secara komperhensif di era 

reformasi serta mampu membangun kualitas kehidupan 

sumber daya manusia. Disamping itu, dilihat dari segi 

aktualisasinya pendidikan merupakan proses interaksi 

antara guru (pendidik) dengan peserta didik untuk 

mencapai tujuan-tujuan pendidikan yang yang telah 

ditentukan. 

Oleh karena itulah, tugas guru sebagai pelaku utama 

pendidikan merupakan pendidik professional. Peranan 

guru sebagai pendidik professional akhir-akhir ini mulai 

dipertanyakan eksistensinya secara fungsional karena 

munculnya fenomena para lulusan pendidikan yang 

secara moral cenderung merosot dan secara intelektual 
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akademik juga kurang siap untuk memasuki lapangan 

kerja atau bahkan dalam bersaing untuk memasuki 

perguruaan tinggi. Jika fenomena ini dijadikan tolak ukur, 

maka peranan guru sebagai pendidik professional baik 

langsung maupun tidak langsung menjadi dipertanyakan, 

untuk itu seorang guru wajib mengupdate ilmunya setiap 

saat. Pada era globalisasi yang ditandai dengan 

persaingan kualitas atau mutu, menuntut semua pihak 

dalam berbagai bidang dan sektor pembangunan untuk 

senantiasa meningkatkan kompetensinya, guru sebagai 

main person harus ditingkatkan kompetensinya melalui 

sertifikasi sesuai dengan pekerjaan yang diembannya. 

 

B.  PENGEMBANGAN MATERI AJAR BERBASIS ONLINE 

Penggunaan teknologi informasi dan komunikasi 

dalam pendidikan memiliki banyak pengaruh. Selama 

proses pembelajaran, kita cenderung beralih pada 

pendidikan dari sistem pendidikan yang berpusat pada 

guru (teacher centered) menjadi sistem pembelajaran 

yang berpusat pada siswa (student centered), kemudian 

pengembangan dan penyebarluasan metode 

pembelajaran terbuka atau jarak jauh di masyarakat dan 

lebih banyak pilihan sumber belajar.  Ada tiga perubahan 

dalam proses pembelajaran akibat perkembangan 

teknologi komunikasi, yaitu: 

a) Berpindah dari ruang kelas ke mana saja dan kapan 

saja,  

b) Berpindah dari kertas ke digital, dan 

c) Berpindah dari fisik ke jaringan. 
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Dengan berkembangnya teknologi informasi, guru 

dapat memberikan layanan atau fasilitas tanpa harus 

berhadapan langsung dengan siswa, seperti halnya siswa 

dapat mengumpulkan informasi dalam berbagai macam 

sumber melalui ruang virtual di komputer atau internet. 

1. Pengertian Bahan Ajar 

Bahan ajar adalah semua bahan (termasuk informasi, 

alat dan teks) diatur secara sistematis, membuktikan 

kompetensi yang luas dikuasai oleh siswa dan digunakan 

dalam proses pembelajaran dengan tujuan 

merencanakan dan mengevaluasi pelaksanaan 

pembelajaran. Misalnya Buku Teks, Modul, Manual, LKS, 

Model atau Maket, Bahan Ajar Audio, Materi pengajaran 

interaktif dan sebagainya (Prastovo, 2015:17). 

Menurut Pusat Pendidikan Kompetensi Nasional 

Prastowo (2015: 16), bahan ajar adalah semua bahan 

yang digunakan Mendukung guru atau pelatih untuk 

mengimplementasikan pembelajaran di kelas. Materi 

dapat berupa tulisan maupun tidak tertulis. Materi 

pendidikan adalah sekumpulan materi yang disusun 

secara sistematis untuk menciptakan lingkungan atau 

suasana yang memungkinkan siswa untuk belajar. 

a) Media Pembelajaran 

Media pembelajaran adalah segala sesuatu, baik 

berupa alat, lingkungan, atau kegiatan yang 

dirancang/dikondisikan secara sadar, yang dapat 

menyalurkan pesan pembelajaran ke dalam proses 

pembelajaran untuk membantu siswa mencapai tujuan 

pembelajaran secara efektif dan efisien. Ini berarti 
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bahwa lingkungan belajar meliputi perangkat keras 

dan perangkat lunak. Contoh peralatan ini adalah 

proyektor LCD, model/mock-up, poster, dll. Perangkat 

lunak di sini adalah isi pesan yang disampaikan 

kepada siswa untuk memungkinkan terjadinya 

perubahan perilaku. 

b) Sumber Belajar 

Sumber belajar pada dasarnya adalah segala sesuatu 

(benda, informasi, fakta, gagasan, orang, dan lain-lain) 

yang dapat menimbulkan suatu proses pembelajaran. 

Demikian juga apa yang dimaksud dengan resource 

learning. Contohnya adalah buku paket, modul, LKS, 

realia, model, model, bank, museum, kebun binatang, 

pasar, dan lain sebagainya. 

c) Alat Peraga 

 Alat peraga (teaching aids) adalah alat atau bahan 

yang digunakan siswa: pertama, untuk membantu 

siswa meningkatkan keterampilan dan pengetahuan 

mereka; kedua, untuk mengilustrasikan dan 

memperkuat pesan dan informasi; dan ketiga, 

menghilangkan ketegangan dan hambatan, serta 

kemalasan siswa. 

Dipahami bahwa bahan ajar adalah alat (baik berupa 

benda maupun kegiatan) yang menggambarkan, 

mengilustrasikan atau mencirikan konsep atau ciri-ciri 

mata pelajaran yang diajarkan untuk membantu siswa 

lebih mudah memahami mata pelajaran tersebut. 

Dari pemaparan pengertian media pembelajaran, 

bahan belajar dan alat peraga di atas dapat disimpulkan 
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bahwa pengertian dari ketiga istilah tersebut berbeda 

dan tidak sama. Oleh karena itu, penggunaan dan 

penyebutan ketiga istilah tersebut harus disesuaikan 

dengan definisinya sebagai bahan ajar. 

2. Fungsi dan Kegunaan Bahan Ajar 

Bahan ajar merupakan bagian yang sangat penting 

dalam proses pembelajaran karena dapat membantu 

siswa menguasai materi pembelajaran. Itu juga membuat 

belajar lebih menarik bagi siswa, yang meningkatkan 

motivasi mereka untuk belajar. Bahan ajar lebih jelas, 

lebih mudah dipahami siswa, dan membantu siswa 

mengelola tujuan pelajaran dengan lebih baik. Metode 

pengajarannya pun lebih beragam, tidak hanya berupa 

komunikasi lisan melalui mulut guru. Akhirnya siswa 

lebih banyak terlibat dalam kegiatan belajar karena siswa 

tidak hanya mendengarkan penjelasan guru, tetapi juga 

mengamati, mempresentasikan dan mendemonstrasikan 

bahan ajar yang mereka temui. 

Bahan ajar memiliki sejumlah fungsi meliputi: fungsi 

sebagai sumber belajar, fungsi semantik, fungsi 

manipulatif, fungsi fiksatif, fungsi distributif, fungsi 

sosiokultural, fungsi psikologis, fungsi atensi, fungsi 

kognitif, fungsi afektif, fungsi motivatif, fungsi imajinatif, 

dan fungsi kompensatoris. Adapun manfaat bahan ajar  

meliputi manfaat bagi siswa dan manfaat bagi guru. Bagi 

siswa, manfaat bahan ajar menjadikan proses 

pembelajaran lebih mudah, menarik, menyenangkan, dan 

menantang sehingga dapat mengefektifkan dan 

mengefisienkan pencapaian tujuan pembelajaran. 

Adapun bagi guru, manfaatnya dalam konteks kegiatan 
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pembelajaran adalah bisa menjadi medium bagi guru 

untuk memudahkan penyampaian materi pembelajaran, 

memudahkan pengelolaan kelas, membantu 

meningkatkan motivasi dan minat siswa dalam mengikuti 

proses pembelajaran. 

3. Keunggulan dan Keterbatasan Bahan Ajar 

Menurut Mulyasa, bahan ajar memiliki 3 (tiga) 

kelebihan dan 3 keterbatasan yaitu sebagai berikut: 

a) Keunggulan Bahan Ajar 

 Berpusat pada kemampuan serbaguna siswa. 

 Mengelola pencapaian hasil belajar. 

 Memiliki hubungan dengn kurikulum dalam hal 

tujuan dan pencapaian. 

b) Keterbatasan Bahan Ajar 

 Membutuhkan beberapa keahlian dalam menyusun 

bahan ajar yang baik. Bahan ajar yang baik tidak 

hanya memuat tujuan dan ukuran pencapaian, 

tetapi juga ditulis tentang pengalaman belajar 

siswa. 

 Memerlukan pengelolaan pendidikan yang berbeda 

dengan pembelajaran tradisional karena sulitnya 

mengatur jadwal dan proses penyelesaian untuk 

setiap siswa dengan kemampuan yang berbeda. 

 Memerlukan sumber belajar yang mendukung dan 

harganya sangat mahal dibandingkan dengan 

pembelajaran tradisional 
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4. Bahan Ajar Berbasis Flip Builder 

Bahan ajar yang dimaksudkan disini adalah modul 

yang akan dikoversikan menjadi E-Modul menggunakan 

perangkat Flip Builder. 

a) Modul 

Modul pembelajaran adalah salah satu bahan ajar 

yang disusun secara sistematis dan menarik 

menggunakan bahasa yang mudah dipahami oleh peserta 

didik sehingga dapat digunakan untuk belajar secara 

mandiri dan tidak bergantung pada pendidik. 

Modul adalah salah satu bentuk bahan ajar berbasis 

cetakan yang dirancang untuk belajar secara mandiri 

oleh peserta pembelajaran karena itu modul dilengkapi 

dengan petunjuk untuk belajar sendiri. Dalam hal ini, 

peserta didik dapat melakukan kegiatan belajar sendiri 

tanpa kehadiran pengajar secara langsung. Modul 

merupakan salah satu bentuk bahan ajar yang dikemas 

secara utuh dan sistematis, di dalamnya memuat 

seperangkat pengalaman belajar yang terencana dan 

didesain untuk membantu peserta didik menguasai 

tujuan belajar yang spesifik. Modul minimal memuat 

tujuan pembelajaran, materi/substansi belajar, dan 

evaluasi. Modul berfungsi sebagai sarana yang bersifat 

mandiri, sehingga peserta didik dapat belajar secara 

mandiri sesuai kecepatannya masing-masing. (Daryanto, 

2013) 

Modul merupakan bahan ajar mandiri yang berfungsi 

sebagai pengganti guru dalam belajar. Modul juga sebagai 

alat evaluasi sebagai alat ukur penguasaan materi yang 
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telah didapat siswa sehingga siswa dapat mengetahui 

sampai mana kemampuan siswa dalam memahami isi 

materi. Modul dapat juga dijadikan sebagai bahan 

rujukan atau bahan ajar tambahan sehingga siswa 

mendapatkan pandangan berbeda tentang suatu materi. 

b) E-Modul 

Perkembangan teknologi menyebabkan 

berkembangnya modul elektronik yang lebih menarik 

untuk digunakan sebagai media pembelajaran. 

Representasi dari sebuah modul dapat diubah menjadi 

bentuk elektronik, memberikan istilah modul elektronik. 

E-modul adalah modul yang dapat menampilkan gambar, 

video, audio, animasi dan form test untuk menciptakan 

pembelajaran aktif. 

Modul elektronik (e-modul) adalah sebuah bahan 

ajar mandiri yang disusun secara sistematis untuk 

mencapai tujuan pembelajaran tertentu, disajikan ke 

dalam bentuk elektronik yang dapat menampilkan 

gambar, audio, animasi, video, flash, dan kuis interaktif 

sehingga tercipta pembelajaran yang interaktif. Modul 

elektronik dapat digunakan dimana saja dan kapan saja, 

praktis untuk dibawa karena merupakan penggabungan 

antara media cetak dan komputer. 

c) Flip Builder 

Perangkat lunak flip builder merupakan aplikasi yang 

dapat digunakan untuk mengkonversi PDF publikasi 

halaman flipping digital yang memungkinkan kita untuk 

menciptakan konten pembelajaran yang interaktif 

dengan beberapa fitur yang mendukung. Flip builder ini 
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berbeda dengan pdf yang biasanya digunakan. Dari segi 

tampilan, flip builder ini seperti tampilan e-book yang 

dapat dibolak-balik saat membacanya. 

Flip builder adalah media interaktif yang dapat 

dengan mudah menambahkan berbagai jenis tipe media 

animatif ke dalam flipbook. Hanya dengan drag, drop 

atau klik, kita dapat menyisipkan video youtube, 

hyperlink, teks animatif, gambar, audio dan flash ke 

dalam flipbook. Setiap orang dapat menghasilkan buku-

buku flip yang luar biasa dengan mudah. 

Flip builder memungkinkan kita untuk membuat 

flipbook dengan berbagai macam fitur serta page editor 

dari file pdf yang kita miliki. Flip builder memungkinkan 

setiap orang untuk berkreasi dengan efek interaktif 

seperti menambahkan multimedia berupa video, animasi, 

gambar, hyperlink, youtube, dan lain sebagainya sehingga 

setiap orang bisa membuat buku yang bagus dan mudah 

dibaca. 

5. Membuat E-Modul Berbasis Flip Builder 

Adapun langkah-langkah dalam membuat e-modul 

berbasis flip builder yaitu: 

a) Impor PDF atau gambar 

Bahan ajar atau modul yang ingin dijadikan e-modul 

seperti naskah dan tulisan berbentuk dokumen yang 

telah dibuat terlebih dahulu dikonversikan menjadi PDF 

ataupun gambar. Karena untuk menjadi e-modul, naskah 

atau tulisan harus berbentuk PDF atau gambar agar 

dapat di impor. 
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Buka program, klik Impor PDF, lalu klik Telusuri 

untuk mengimpor PDF. Kita juga dapat mengimpor TOC, 

tautan dari PDF yang telah dibuat, dan mengaktifkan 

fungsi Pencarian di flipbook. 

b) Gaya kostum flipbook 

Kemudian di antar muka Desain, kita dapat 

mendesain flipbook kita dengan template bawaan, tema, 

latar belakang, adegan animasi, asisten, bookmark, TOC, 

dll. Selain itu, di tab Pengaturan, Kita dapat 

menyesuaikan flipbook dengan berbagai pengaturan 

khusus seperti seperti logo, toolbar, sampul buku dan 

berbagi sosial. 

c) Tambahkan multimedia dan animasi 

"Editor Multi-media" yang disediakan FlipBuilder 

dapat kita gunakan untuk memperkaya flipbook dengan 

video (seperti video YouTube), audio, gambar, tautan, 

teks, bentuk, dll., yang membuat halaman saat membalik 

ebook lebih cantik dan menarik. 

d) Terbitkan Flipbook 

Ada beberapa format output untuk berbagai tujuan: 

HTML, ZIP, EXE, Aplikasi Mac, plugin WordPress. Pilih 

format publis yang diinginkan dan klik tombol 

[Konfirmasi] untuk menerbitkan flipbook yang telah 

dibuat. 
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LAMPIRAN 1 

KOMPETENSI DASAR MINIMAL PENDIDIKAN AGAMA 
DALAM SEKOLAH UMUM 

A. SEKOLAH DASAR 

1. KELAS I 
a. Al-Qur’an 

Mengenal surat-surat pendek. 
Al-Fatihah  
Al-Ikhlas. 

b. Keimanan 
Beriman dan mengenal rukun Iman. 
Meyakini dan memahami dua kalimah syahadat 

c. Akhlak 
Terbiasa berperilaku dengan sifat-sifat terpuji. 
Terbiasa menghindari sifat-sifat tercela. 
Terbiasa bertata krama dalam kehidupan sehari-hari. 

d. Ibadah 
Mengenal lima rukun Islam 

Mengerti tata cara bersuci 
 

2. KELAS II 
a. Al-Qur’an 
b.  Keimanan. 

Beriman kepada Allah dan mengenal asmaul husna 

c. Akhlak 
Terbiasa berperilaku dengan sifat-sifat terpuji. 

Terbiasa menghindari sifat-sifat yang tercela. 
Terbiasa bertata krama dalam kehidupan sehari-hari. 

d. Ibadah 

Mampu berwudhu 
Mampu melaksanakan shalat fardhu (wajib). 
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3. KELAS III 
a. Al-Qur’an 

Membaca dan menulis Al-Qur’an permulaan. 

Hafal surat-surat pendek lanjutan. 
b. Keimanan 
c. Akhlak 

Terbiasa berperilaku dengan sifat-sifat terpuji. 
Terbiasa menghindari sifat tercela. 

d. Ibadah 

Mampu melaksanakan shalat fardhu. 
 
4. KELAS IV 
a. Al-Qur’an 

Membaca dan hafal surat-surat pendek 
b. Keimanan 

Beriman kepada Allah dan mengenal sifat-sifat-Nya. 
Beriman kepada malaikat dan mengenal nama-nama 
mereka. 

c. Akhlak 
 Terbiasa berperilaku dengan sifat-sifat terpuji. 
 Terbiasa bertata krama dalam kehidupan sehari-hari. 

d. Ibadah 
 Mampu melaksanakan shalat fardhu dan shalat  
 Mampu azan dan Iqamah 

 
5. KELAS V 

a.  Al-Qur’an 
 Membaca dan hafal surat-surat pendek (lanjutan). 

b. Keimanan 
 Beriman kepada kitab-kitab suci, dan mengenal 
nama-namanya. 
 Beriman kepada rasul. 

 Hafal nama-nama dan tugas malaikat (lanjutan). 
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c. Akhlak 
 Terbiasa berperilaku dengan sifat-sifat terpuji, 
menghindari sifat-sifat tercela, dan bertata krama 

dalam kehidupan sehari hari (lanjutan) dengan 
tambahan standar materi dan juga meneladani kisah 
Nabi Ayyub as. 

d. Ibadah 
 Mampu melaksanakan zakat fitrah 
 Mampu melaksanakan zikir dan doa sesudah shalat. 

B. SEKOLAH LANJUTAN PERTAMA 

1. KELAS I 
a. Al-Qur’an 

Mampu membaca Al-Qur’an dengan tartil 

(dilaksanakan pada setiap awal pendidikan agama 
Islam selama 5 sampai10 menit). 
Mampu membaca dan mengartikan surat-surat 
pilihan. 

b. Keimanan 
Meyakini dan beriman kepada Allah, memahami sifat-

sifat-Nya dan menghayatinya. 
Meyakini dan beriman kepada malaikat dan 
memahami tugas-tugas mereka. 

c. Ibadah/Fiqih 
Dapat menggunakan dan memahami ketentuan 

thaharah (bersuci). 
Dapat menggunakan dan memahami ketentuan halal 
dan wajib. 
Dapat melakukan dan memahami macam-macam 
sujud 
Dapat menggunakan dan memahami ketentuan shalat 

jama’ dan qashar. 
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Dapat melakukan dan memahami macam-macam 
shalat sunat. 
Dapat melakukan dan memahami ketentuan puasa. 

d. Akhlak 
Terbiasa dengan sifat-sifat terpuji, 
Terbiasa menghindari sifat-sifat tercela. 
Terbiasa bertata krama dalam kehidupan sehari-hari. 

e. Tarikh 
Memahami keadaan masyarakat Makkah sebelum 

dan sesudah datangnya Islam. 
 
2. KELAS II 
a. Al-Qur’an 

Mampu membaca al-Qur’an dengan tartil 
(dilaksanakan pada setiap awal pendidikan agama 

Islam selama 5-10 menit). 
Mampu membaca dan mengartikan surat-surat 
pilihan. 
Mampu menggunakan dan memahami hukum bacaan 
qalqalah, lam, ra, dan mad.  

b. Keimanan 

Meyakini dan beriman kepada kitab-kitab Allah. 
Dapat menujukkan dan memahami fungsi iman 
kepada kitab-kitab Allah. 
Meyakini dan beriman kepada Rasul Allah dan 
memahami arti dan fungsi iman kepada Rasul Allah. 

c. Ibadah/Fikih 
Dapat menjalankan dan memahami ketentuan zakat. 
Dapat melakukan dan memahami ketentuan 
makanan dan minuman. 
Memahami ketentuan tentang halal dan haram. 
Dapat memahami ketentuan aqiqah dan qurban. 
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d. Akhlak 
Terbiasa berperilaku dengan sifat-sifat terpuji 
(lanjutan II). 

Terbiasa menghindari sifat-sifat tercela (lanjutan). 
Terbiasa bertata krama dalam kehidupan sehari-hari 
(lanjutan I). 

e. Tarikh 
Dapat memahami agama dan kabilah di Madinah. 
Dapat memahami keadaan masyarakat Muslim dan 

non-muslim di Madinah. 
 
3. KELAS III 
a. Al-Qur’an 

Mampu membaca Al-Qur’an dengan teliti 
(dilaksanakan pada setiap awal pendidikan agama 

Islam selama 5-10 menit).  
Mampu membaca dan mengartikan surat-surat 
pilihan. 
Mampu menggunakan dan memahami hukum bacaan 
waqaf dan idgham. 

b. Keimanan 

Meyakini dan beriman kepada hari akhirat. 
c. Ibadah/Fiqih 

Dapat menjalankan manasik dan memahami 
ketentuan ibadah haji. 
Dapat mencoba melakukan dan memahami 

ketentuan shalat janazah. 
Mengenal dan memahami tata cara pernikahan. 

d. Akhlak 
Terbiasa berperilaku dengan sifat-sifat terpuji. 
Terbiasa menghindari sifat-sifat tercela (lanjutan II). 
Terbiasa bertata krama dalam kehidupan sehari-hari 

(lanjutan II). 
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e. Tarikh 
Mengenal dan mengetahui perkembangan Islam pada 
masa Khulafa al-Rasyidin. 

C.  SEKOLAH MENENGAH ATAS /KEJURUAN 

1.  KELAS I 
a.  Al-Qur’an 

 Mampu membaca Al-Qur’an dengan tartil 

(dilaksanakan pada setiap awal pendidikan agama 
Islam selama 5-10 menit). 

 Dapat dan mampu memahami ayat-ayat tentang 
kewajiban beribadah dan menerapkannya dalam 
perilaku sehari-hari. 

 Dapat dan mampu memahami ayat-ayat tentang 

demokrasi dan menerapkannya dalam perilaku 
sehari-hari. 

b.  Keimanan 
 Meyakini dan beriman kepada Allah dan 

menghayati sifat-sifat-Nya. 
 Meyakini dan beriman kepada malaikat dan 

memahami fungsi iman kepada malaikat. 
c.  Ibadah/Fiqih 

 Dapat menggunakan dan memahami sumber 
hukum Islam dari pembagiannya. 

 Memahami hikmah shalat dan mampu 

menerapkannya dalam perilaku sehari-hari. 
 Memahami hikmah puasa dan mampu 

menerapkannya dalam perilaku sehari-hari. 
 Memahami hukum Islam, zakat secara lebih 

mendalam dan hikmahnya, serta menerapkannya 
dalam perilaku sehari-hari. 
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 Memahami hikmah haji dan umrah serta mampu 
menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. 

 Memahami hukum Islam tentang waqaf dan 

hukumnya, serta mampu menerapkannya dalam 
kehidupan sehari-hari. 

d.  Akhlak 
 Terbiasa berperilaku dengan sifat-sifat terpuji. 
 Terbiasa menghindari sifat-sifat tercela. 
 Terbiasa bertata krama dalam kehidupan sehari-

hari. 
e.  Tarikh 

 Memahami perkembangan Islam pada masa 
Umayyah dan mampu menerapkan manfaatnya 
dalam perilaku sehari-hari. 

 Memahami perkembangan Islam pada masa 

Abbasiyah dan mampu menerapkan manfaatnya 
dalam perilaku sehari-hari. 

 
2.  KELAS II 
a.  Al-Qur’an 

 Dapat dan mampu membaca Al-Qur’an dengan 

fasih (tadarus) (dilaksanakan setiap awal 
pendidikan agama Islam 5-10)  

 Mampu membaca dan memahami ayat-ayat 
tentang kompetisi dan menerapkan dalam 
perilaku sehari-hari. 

 Mampu membaca dan memahami ayat-ayat 
tentang perintah menyantuni kaum lemah dan 
menerapkannya dalam perilaku sehari-hari. 

 Mampu membaca dan memahami ayat-ayat 
tentang perintah menjaga kelestarian lingkungan 
hidup dan menerapkannya dalam perilaku sehari-

hari. 
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b.  Keimanan 
 Meyakini dan beriman kepada kitab-kitab Allah 

dan memahami fungsi mereka serta mampu 

menerapkannya dalam perilaku sehari-hari. 
 Meyakini dan beriman kepada rasul-rasul Allah 

dan memahami fungsinya serta mampu 
menerapkan dalam perilaku sehari-hari. 

c.  Ibadah/Fiqih 
 Memahami hukum Islam tentang jual beli dan 

mampu menerapkannya dalam perilaku sehari-
hari. 

 Memahami hukum Islam tentang riba dan mampu 
menghindarkannya dalam kehidupan sehari-hari. 

 Memahami hukum Islam tentang jinayat dan 
hudud dan mampu menghindari kejahatan-

kejahatan dalam kehidupan sehari-hari. 
 Memahami ketentuan-ketentuan hukum tentang 

khutbah dan dakwah serta mampu mempraktik-
kannya  

d. Akhlak 
 Terbiasa berperilaku dengan sifat-sifat terpuji. 

 Terbiasa menghindari sifat-sifat tercela. 
 Terbiasa bertata krama dalam kehidupan sehari-

hari. 
e. Tarikh 

 Memahami perkembangan Islam pada masa 

Umayyah dan mampu menerapkan manfaatnya 
dalam perilaku sehari-hari. 

 Memahami perkembangan Islam pada abad 
pertengahan dan mampu menerapkan manfaat-
nya dalam perilaku sehari-hari. 
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 Memahami perkembangan Islam di Indonesia dan 
mampu menerapkan manfaatnya dalam perilaku 
sehari-hari. 
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LAMPIRAN 2 

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;   
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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;   

 d.  bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c perlu 
dibentuk Undang-Undang 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  
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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.   

5.  Penyelenggara pendidikan adalah Pemerintah, 
pemerintah daerah, atau masyarakat yang 
menyelenggarakan pendidikan pada jalur pendidikan 
formal.  
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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.    
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13.  Organisasi profesi guru adalah perkumpulan yang 
berbadan hukum yang didirikan dan diurus oleh guru 
untuk mengem-bangkan 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 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.  
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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  

(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 
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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;  
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c.  memiliki kualifikasi akademik dan latar belakang 
pendidikan sesuai dengan bidang tugas;   

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.   
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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 
sebagai-mana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan 
Peraturan Pemerintah.  

Pasal 11  

(1)  Sertifikat pendidik sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 8 diberikan kepada guru yang telah memenuhi 
persyaratan.  
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(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.  
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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;   

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 perundang-undangan;   

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;  
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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 
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dan/atau satuan pendidikan yang diselenggarakan 
oleh masyarakat.  

(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 
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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.  

(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.  
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(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.   
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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 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 



Pengembangan Profesi Keguruan 

~ 180 ~ 

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.   

(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 
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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 perundang-undangan.   

(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.   
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Pasal 28  

(1)  Guru yang diangkat oleh Pemerintah atau pemerintah 
daerah dapat dipindahtugaskan antarprovinsi, 

antarkabupaten/antarkota, antarkecamatan maupun 
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 antar-provinsi, 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.   
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(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  

(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.   
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(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 perundang-undangan.   

(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.  
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Bagian Kelima  

PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN  

Pasal 32  

(1)  Pembinaan dan pengembangan guru meliputi 
pembinaan dan pengembangan profesi dan karier.   

(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.   
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(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 
merencana-kan 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.  

 
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.   
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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.  
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Bagian Ketujuh  

PERLINDUNGAN  

Pasal 39  

(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 perundang-undangan, 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.   
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Bagian Kedelapan  

CUTI   

Pasal 40  

(1)  Guru memperoleh cuti sesuai dengan peraturan 
perundang-undangan.  

(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.  

(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 
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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 
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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.  

(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.  
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(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.  

(2)  Pemerintah menetapkan perguruan tinggi yang 
terakreditasi untuk menyelenggarakan program 
pengadaan tenaga kependidikan sesuai dengan 

kebutuhan.   
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(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 
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setiap perguruan tinggi sesuai dengan peraturan 
perundang-undangan.  

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 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;  
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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.  

(2)  Dosen yang diangkat oleh satuan pendidikan tinggi 
yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau 
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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 
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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 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.  
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(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.  

(2)  Dosen yang diangkat oleh Pemerintah di daerah 

khusus, berhak atas rumah dinas yang disediakan 
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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 
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untuk melaksanakan tugas sebagai dosen di daerah 
khusus.  

(2)  Ketentuan lebih lanjut mengenai penugasan warga 

negara Indonesia sebagai dosen dalam keadaan 
darurat sebagai-mana 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.  

(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 
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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  

(1)  Dosen dapat diberhentikan dengan hormat dari 
jabatan sebagai dosen karena:   

a.  meninggal dunia;   

b.  mencapai batas usia pensiun;  

c.  atas permintaan sendiri;   



Pengembangan Profesi Keguruan 

~ 202 ~ 

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 
sebagai-mana 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.   
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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.  

 

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 
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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 

masya-rakat 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, 

mem-bimbing dan melatih, melakukan penelitian, 

melakukan tugas tambahan, serta melakukan 
pengabdian kepada masyarakat.  

(2)  Beban kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
sekurang-kurangnya 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 
sebagai-mana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) 
diatur oleh setiap satuan pendidikan tinggi sesuai 
dengan peraturan perundang-undangan.  

 



Dr. Rosdiana, M.Pd.I. 

~ 205 ~ 

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), 
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ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) diatur dengan 
Peraturan Pemerintah.   

 

Bagian Ketujuh  

PERLINDUNGAN  

Pasal 75  

(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.   
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(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 

perundang-undangan.  

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

 

BAB VI   

SANKSI   

Pasal 77  

(1)  Guru yang diangkat oleh Pemerintah atau pemerintah 

daerah yang tidak menjalankan kewajiban 
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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 
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dalam Pasal 60 dikenai sanksi sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan.  

(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   

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.   



Pengembangan Profesi Keguruan 

~ 210 ~ 

(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 (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) 
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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 Undang-Undang 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 
Undang-Undang 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 selambat-lambatnya 18 (delapan 
belas) bulan sejak berlakunya Undang-Undang ini.  

Pasal 84  

Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal 
diundangkan.  
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Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 
pengundangan Undang-Undang ini dengan penem-
patannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.   

 

 

Disahkan di Jakarta  

pada tanggal 30 Desember 2005  

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,  

ttd  

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO   
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LAMPIRAN 3 

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 RI Tahun 1945 

mengamanat-kan 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 undang-undang; (4) Negara 
memperioritaskan anggaran pendidikan sekurang-
kurangnya 20% dari anggaran pendapatan dan belanja 
daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan 

pendidikan Nasional; (5) Pemerintah memajukan ilmu 
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pengetahuan dan teknologi dengan menjunjung tinggi 
nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan 
peradaban serta kesejahteraan umat manusia. 

Salah satu amanat UUD Negara RI Tahun 1945 
tersebut kemudian diatur lebih lanjut dalam UU Nomor 
20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan 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) UUD 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 
visi untuk melaksanakan tujuan undang-undang sebagai 
berikut: 

1. Mengangkat martabat guru dan dosen; 
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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 antar daerah dari segi jumlah, mutu, kualifikasi 
akademik, dan kompetensi; 

8. Mengurangi kesenjangan mutu pendidikan antar 

daerah dan; 
9. Meningkatkan pelayanan pendidikan yang bermutu. 

Berdasarkan misi dan visi tersebut, kedudukan guru 
sebagai tenaga profesional berfungsi untuk 
meningkatkan martabat guru serta perannya sebagai 
agen pembelajaran guna 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 
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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 
memaksimal-kan fungsi dan peran strategis guru dan 
dosen yang meliputi penegakan hak dan kewajiban 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. Penyelengaraan sertifikasi pendidik berdasarkan 
kualifikasi dan kompetensi; 

2. Pemenuhan hak dan kewajiban guru dan dosen 
sebagai tenaga profesional yang sesuai dengan 
prinsip profesionalitas; 

3. Penyelengaraan 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 ke-
berlangsungan pendidikan; 

4. Penyelenggaraan kebijakan strategis dalam 

pembinaan dan pengembangan profesi guru dan 
dosen untuk meningkatkan profesionalitas para guru 
dan dosen; 

5. Peningkatan pemberian penghargaan dan jaminan 
per-lindungan terhadap guru dan dosen dalam 
melaksanakan tugas profesionalitas; 
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6. Peningkatan peran organisasi profesi untuk menjaga 
dan meningkatkan kehormatan dan martabat guru 
dan dosen dalam melaksanakan tugas sebagai tenaga 

profesionalitas; 
7. Penguatan kesetaraan antara guru dan dosen 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 per-
undang-undangan di bidang pendidikan, kepegawaian, 

ketenagakerjaan, keuangan, dan pemerintah daerah. 

Sehubungan dengan hal itu, diperlukan pengaturan 
tentang kedudukan guru dan dosen sebagai tenaga 
profesionalitas dalam suatu undang-undang. 

 

 II. PASAL DEMI PASAL 

Pasal 1 

Cukup jelas 
Pasal 2 

Ayat (1) 
Guru sebagai tenaga profesionalitas mengandung arti 

bahwa pekerjaan guru hanya dapat dilakukan oleh 
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seorang yang mempunyai kualifikasi akademik, 
kompetensi, dan sertifikat pendidik sesuai 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. 
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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, orang tua/wali peserta didik, dan masyarakat 
sekitar. 
Pasal 11 

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 
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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)  
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 
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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 kesejah-
teraan 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 tahun 2003 tentang sistem pendidikan 
nasional.  

Ayat (4) 
Cukup jelas 

Pasal 17 

Ayat (1) 
Cukup jelas 

Ayat (2) 
Cukup jelas 

Ayat (3) 
Tunjangan fungsional dapat diperhitungkan sebagai 

bagian dari anggaran pendidikan selain gaji pendidik dan 
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anggaran pendidikan kedinasan untuk memenuhi 
ketentuan dalam pasal 49 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 dalam 
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 
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Pasal 21 
Cukup jelas 

Pasal 22 

Cukup jelas 
Pasal 23 

Cukup jelas 
Pasal 24 

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 
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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 

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 
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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 
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 
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Huruf c 
Cukup jelas 
Huruf d 

Cukup jelas 
Huruf e 
Cukup jelas 
Huruf f 
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 keprofesio-
nalitasnya. 

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.  
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Pasal 53 
Cukup jelas 

Pasal 54 

Cukup jelas 
Pasal 55 

Ayat (1) 
Cukup jelas 
Lihat penjelasan pasal 35 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 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 kepada dosen yang mendalami ilmu 

langka tersebut.  

Ayat (2) 

Cukup jelas 
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Pasal 60  
Cukup jelas 

Pasal 61 

Cukup jelas 
Pasal 62  

Cukup jelas 
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 
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Pasal 76  
Cukup jelas 

Pasal 77  

Cukup jelas 
Pasal 78  

Cukup jelas 
Pasal 79  

Cukup jelas 
Pasal 80  

Cukup jelas 
Pasal 81 

Cukup jelas 
Pasal 82 

Cukup jelas  
Pasal 83 

Cukup jelas  
Pasal 84 

Cukup jelas 
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