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 Penghargaan dan ucapan terima kasih yang terdalam dan tak terhingga 

terutama kepada yang terhormat: 
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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN 

A. Transliterasi Arab-Latin 

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin 

berdasarkan Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri 

Pendidikan dan Kebudayaan R.I., masing-masing Nomor: 158 Tahun 1987 dan 

Nomor: 0543b/U/1987 sebagai berikut: 

1. Konsonan 

Huruf 
Arab 

Nama Huruf Latin Nama 

 alif ا
 

Tidak 
dilambangkan 

 

Tidak dilambangkan 
 ب 

 
ba 

 
B 
 

Be 
 ت 

 
ta 
 

T 
 

Te 
 ث 

 
ṡ ṡ es (dengan titik di atas) 

 ج 
 

jim J 
 

Je 
 ح 

 
ḥ ḥ ha (dengan titik di bawah) 

 خ 
 

kha 
 

Kh 
 

Ka dan ha 
 د 

 
dal 

 
D 
 

De 
 ذ 

 
żal 

 
Ź zet (dengan titik di atas) 

 ر 
 

ra 
 

R 
 

Er 
 ز 

 
zai 

 
Z 
 

Zet 
 ش 

 
sin 

 
S 
 

Es 
 ش 

 
syin 

 
Sy 

 
Es dan ye 
 ص 

 
ṣad 

 
ṣ es (dengan titik di bawah) 

 ض 
 

ḍad 
 

ḍ de (dengan titik di bawah) 
 ط 

 
ṭa 
 

ṭ te (dengan titik di bawah) 
 ظ 

 
za 
 

z zet (dengan titik di 
bawah) 
 

 ع
 

„ain 
 

„ 
 

Apostrof terbalik 
 غ 

 
gain 

 
G 
 

Ge 
 ف 

 
fa 
 

F 
 

Ef 
 ق 

 
qaf 

 
Q 
 

Qi 
 ك 

 
kaf 

 
K 
 

Ka 
 ل 

 
lam 

 
L 
 

El 
 و 

 
mim 

 
M 
 

Em 
 ٌ 

 
nun 

 
N 
 

En 
 و 

 
wau 

 
W 
 

We 
 هـ 

 
ha 

 
H 
 

Ha 
  

 

 ء
 

hamzah 
 

‟ 
 

Apostrof 
 ى 

 
ya 
 

Y 
 

Ye 
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Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vocalnya tanpa diberi 

tanda. Jika terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (‟). 

2. Vokal 

Vokal bahasa Arab, seperti vocal bahasa Indonesia, terdiri atas vocal tunggal 

atau monoftong dan vocal rangkap atau diftong. Vokal tunggal bahasa Arab yang 

lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut: 

Tanda Nama Huruf Latin Nama 

 Fathah A A ا َ

 Kasrah I I ا َ

 Dammah U U ا َ

 

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara 

harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu: 

Tanda Nama Huruf Latin Nama 

 Fathah dan yā’ Ai a dan i ى يَ 

 Kasrah dan wau Au a dn u ى وَ 

Contoh: 

ـي ـفَ    kaifa : ك 

َل َ  و   haula : ه ـ

3. Maddah 

Maddah atau vocal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, 

transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu: 

Harkat dan Huruf Nama 
Huruf dan 

Tanda 
Nama 
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 Fathah dan alif atau yā’ ā a dan garis di atas . . .  ا . . .   ی

 Kasrah dan yā’ i i dan garis di atas ی

و  Dammah dan wau ū u dan garis di atas ـ ـ

Contoh: 

ف ي مَ يـ ات َ : qilā 

َتَ  و   ً  yamūtu :ي 

4. Tā’ marbūṭah 

Transliterasi untuk tā’ marbūṭah ada dua, yaitu: tā’ marbūṭah yang hidup 

atau mendapat harakat fatḥah, kasrah, dan ḍammah, transliterasinya adalah [t]. 

Sedangkan tā’ marbūṭah yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya 

adalah [h]. 

Kalau pada kata yang berakhir dengan tā’ marbūṭah diikuti oleh kata yang 

menggunakan kata sandang al- serta bacaan kedua kata itu terpisah,maka tā’ 

marbūṭah itu ditransliterasikan dengan ha (h). Contoh: 

َالأ ط ف الَ  ـةَ  ض  و   rauḍah al-aṭfāl :  ر 

ــه ة َ َا ن ـفـ اض  ةَ  ـُ ـ ي  ـد   ً  al-madinah al-fāḍilah : ا ن ـ

ًة َ ك   al-hikmah : ان ح 

5. Syaddah (Tasydid) 

Syaddah atau tasydid yang dalam system tulisan Arab dilambangkan dengan 

sebuah tanda tasydid ( ََ ــّ ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan 

huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah. Contoh: 

ُا َ  ـ بـّ  rabbanā : ر 

جّـ ي ــُا َ  najjainā : َ ـ
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كَ   al-haqq : ا ن ح 

ىَ   nu”ima : َ حِّ

وَ  د   aduwwun‘ : ع 

Jika huruf ى ber-tasydid di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf kasrah 

يَّ)  :maka ia ditransliterasi seperti huruf maddah menjadi i. Contoh ,(ــــ ـ

ـه ـيَ   Ali (bukan „Aliyy atau „Aly)„ : ع 

ب يَ  ر   Arabi (bukan „Arabiyy atau „Araby)„ : ع 

6. Kata Sandang 

Kata sandang dalam system tulisan Arab dilambangkan dengan hurufَ ال

(alif lam ma‘arifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi 

seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsiyah maupun huruf qamariyah. 

Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata 

sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis 

mendatar (-). Contoh: 

ـصَ   ً ـ  al-syamsu (bukanasy-syamsu) : ا نشَّ

ة َ نـ ـ س  نـ ـ  al-zalzalah (az-zalzalah) : ا نسَّ

ف ةَ   al-falsafah : ا ن ف ه س 

دَ   al-biladu : ا ن ب لَ 

7. Hamzah 

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (‟) hanya berlaku bagi 

hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal 

kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.  
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Contoh: 

 ٌَ و  ـر   ta’murūna :  تـ أ ي 

عَ  و   ‘al-nau :  ا نــُّـَ

ءَ  ي   syai’un : ش 

تَ  ر   umirtu : أي 

8. Penulisan Kata Arab yang LazimDigunakan dalamBahasa Indonesia 

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau 

kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat 

yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau 

sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, atau lazim digunakan dalam dunia 

akademik tertentu, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya, kata 

al-Qur‟an (dari al-Qur’ān), alhamdulillah, dan munaqasyah. Namun, bila kata-kata 

tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka harus ditransliterasi 

secara utuh. Contoh: 

Fi Zilāl al-Qur’ān 

Al-Sunnah Qabl al-Tadwin 

9. Lafz al-Jalālah (الله) 

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jar dan huruf lainnya atau 

berkedudukan sebagai muḍāfilaih (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah. 

Contoh: 

َ  ٍ يـ  الله َد   َdinullāh َ ب الل billāh 

Adapun tā marbūtah di akhiri kata yag disandarkan kepada lafz al-jalālah, 

ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh: 
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ة َا  ً َح  َر  َف ي  لل َه ى   hum firahmatillāh 

10. Huruf Kapital 

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (All Caps), dalam 

transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan-ketentuan tentang penggunaan huruf 

capital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, 

misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf 

pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului dengan kata sanddang (al-), maka 

yang ditulis dengan huruf kapital tetap nama awal diri tersebut, bukan huruf awal kata 

sanddangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut 

menggunakan huruf capital (Al-). Ketentua yang sama juga berlau pada huruf awal dari judul 

referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dala 

catatan rujukan (CK, DK, CDK, dan DR).  

Contoh: 

Wa mā Muhammadun illā rasūl 

Inna awwala baitin wudi’a linnāsi lallazi bi Bakkata mubārakan 

Syahrul Ramadān al-lazi unzila fih al-Qur’ān 

Nasir al-Din al-Tūsi 

Abū Nasr al-Farābi 

Al-Gazāli 

Al-Munqiz min al-Dalāl 

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibnu (anak dari) dan Abū (bapak 

dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebut sebagai 

nama akhir dalam daftar rujukan atau daftar referensi. Contoh: 
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B. Daftar Singkatan 

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah: 

swt. = subḥānahū wata‘ālā 

saw. = ṣallallāhu ‘alaihiwasallam 

a.s. = ‘alaihi al-salām 

H = Hijrah 

M = Masehi 

SM = Sebelum Masehi 

l. = Lahir tahun (untuk orang yang masih hidup saja) 

w.  = Wafat tahun 

QS …/…: 4 = QS al-Baqarah/2: 4 atau QS Āli „Imrān/3: 4 

HR = Hadis Riwayat 

 

 

 

 

 

 

 

Abū al-Walid ibn Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abū al-Walid 
Muhammad (bukan: Rusyd, Abū al-Walid Muhammad Ibnu). 

Nasr Hāmid Abū Zaid, ditulis menjadi: Abū Zaid, Nasr Hāmid (bukan: Zaid, 
Nasr Hāmid Abū). 
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ABSTRAK 

Nama  : A. Firda 

NIM  : 80100221123 

Judul Tesis : Peran Pemerintah Terhadap Penderita Gangguan Jiwa  

  di Kota Makassar Perspektif Siyasah Dusturiyah 

 

 Pokok masalah penelitian ini adalah Bagaimana Peran Pemerintah 

terhadap Penderita Gangguan Jiwa Perspektif Siyasah Dusturiyah di Kota 

Makassar. Dari pokok masalah tersebut dijabarkan ke dalam beberapa sub 

masalah yaitu, 1) Bagaimana Bentuk Tanggung Jawab Pemerintah terhadap 

Penderita Gangguan Jiwa di Kota Makassar Perspektif Siyasah Dusturiyah?, 2) 

Bagaimana Prosedur Mengatasi Penderita Gangguan Jiwa di Kota Makassar 

Perspektif Siyasah Dusturiyah?, 3) Bagaimana Implementasi Pemenuhan Hak atas 

Penderita Gangguan Jiwa di Kota Makassar Perspektif Siyasah Dusturiyah 

 Jenis penelitian ini tergolong penelitian kualitatif yang diperoleh melalui 

studi lapangan (field research), dengan pendekatan yuridis dan teologi syar’i. 

Adapun sumber data dalam penelitian ini adalah data primer dan data Sekunder. 

Data primer merupakan data utama yang akan diperoleh melalui metode 

wawancara sedangkan data sekunder merupaka data penunjang dari data primer 

yang diperoleh dari jurnal, buku, artikel dan lain sebagainya. Pengumpulan data 

dilakukan dengan menggunakan metode observasi, wawancara mendalam 

(indepth interview) dan dokumentasi. Sedangkan teknik pengolahan dan analisis 

data yang digunakan yaitu reduksi data, penyajian data, editing data dan penarikan 

kesimpulan. 

 Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran pemerintah kota Makassar 

telah melaksanakan penanganan terhadap ODGJ dengan memenuhi hak-hak 

ODGJ yang terlantar yaitu melalui pengobatan dan rehabilitasi sosial. Namun ada 

beberapa kendala yang dialami Dinas sosial dalam penanganan ODGJ yaitu 

kekurangan Sumber Daya Manusia, tempat rehabilitasi dan dana. Dari kekurangan 

tersebut dinas sosial telah berupaya semaksimal mungkin dalam mengatasi ODGJ 

yang terlantar di Kota Makassar. 

 Implikasi dari Penelitian ini adalah: 1) Diharapkan kepada pemerintah, 

khususnya kepada Dinas Sosial Kota Makassar agar memperhatikan hak-hak 

penderita gangguan jiwa yang menggelandang, terlantar, tidak diketahui 

keluarganya dan tidak mempunyai keluarga agar penderita gangguan jiwa juga 

tidak lagi ada yang terlantar. 2) Untuk masyarakat agar kiranya memberikan 

antusias kepedulianya terhadap penderita gangguan jiwa. Jika menemukan orang 

dalam gangguan jiwa yang terlantar dan meresahkan untuk dilaporkan kepada 

Dinas Sosial kota Makassar dan tidak mencela atau menghakiminya.  
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

 Gangguan jiwa merupakan salah satu permasalahan yang dialami 

masyarakat di Indonesia khususnya di Kota Makassar. Gangguan jiwa merujuk 

pada kesehatan seluruh aspek perkembangan seseorang baik secara psikis maupun 

fisik. Dimana gangguan jiwa diakibatkan berawal dari kesehatan mental yang 

terganggu serta ketidakmampuan menyesuaikan diri, bagaimana berhubungan 

dengan orang lain serta stress menghadapi sebuah permasalahan.  

 Menurut Deradjat, kesehatan mental merupakan keharmonisan dalam 

kehidupan yang terwujud antara fungsi-fungsi jiwa, mampu merasakan 

kebahagiaan dan kemampuan dirinya secara positif dan kemampuan menghadapi 

problamatika yang dihadapi. Selanjutnya ia juga menegaskan bahwa kesehatan 

mental merupakan keadaan dimana individu terhindar dari gejala gangguan jiwa.
1
 

 Sehingga dapat disimpulkan bahwa gejala awal munculnya gangguan jiwa 

pada seseorang diakibatkan adanya kesehatan mental yang terganggu baik secara 

fisik, emosional yang optimal, intelektual, serta tidak selaras dengan 

perkembangan orang lain. 

  Aspek kesehatan mental merupakan salah satu aspek yang wajib di 

realisasikan di negara ini. Dikarenakan kesehatan termasuk hak asasi manusia 

yang sangat penting dalam melakukan aktivitas sehari-hari bahkan terdapat 

hukum mengenai kesehatan. Pemenuhan kebutuhan hak atas kesehatan adalah 

tanggung jawab pemerintah dalam setiap negara menurut perkembangan hukum 

internasional Hak Asasi Manusia.   

                                                             
 1Diana Vidya Fakhriyani, Kesehatan Mental ( Pemakasan: Duta Media Publishing, 2019), 

h. 10. 
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 Setiap negara pemerintah berkewajiban menyalurkan hak kesehatan 

kepada rakyatnya sebagaimana yang dijelaskan pada pasal 14 sampai pasal 20 

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. 

Hal ini dikarenakan kesehatan merupakan komponen yang sangat penting seperti 

menyediakan obat sebagai bagian dari pelayanan kesehatan masyarakat. karena 

obat dimanfaatkan untuk memulihkan, memelihara, dan menyelamatkan jiwa 

kesehatan
2
 

 Di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 

juga dikemukakan bahwa Pembangunan Nasional diarahkan untuk melindungi 

segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia memajukan kesejahteraan 

umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta ikut dalam menertibkan dunia 

berdasarkan kemerderkaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial bagi seluruh 

rakyat Indonesia.
3
 

 Gangguan jiwa menurut Departemen Kesehatan Republik Indonesia 

merupakan suatu perubahan pada fungsi jiwa yang mengakibatkan adanya 

gangguan pada fungsi kejiwaan, yang menimbulkan penderitaan pada individu 

dan hambatan dalam melaksanakan peran sosial.
4
 Fungsi jiwa yang terganggu 

terkait fungsi psikologis, biologis, spiritual dan sosial. secara Umum gangguan 

jiwa yang dialami individu dapat dilihat dari komunikasi, penampilan, interaksi,  

proses berfikir dan aktivitasnya sehari-hari. 

 Belakangan ini masih banyak di sekitaran kota Makassar orang yang 

mengalami ganngguan jiwa berkeliaran dijalanan dan pemukiman warga. Hal ini 

sangat meresahkan warga sekitar karena warga khawatir sewaktu-waktu orang 

                                                             
 2Sri Palupi, Panduan Pelaksanaan Undang-Undang Berbasis Hak (Jakarta: 

LakpesdamPBNU, 2016), h. 23. 

 3Widiada Gunakarya, Hukum Hak Asasi Manusia (Yogyakarta: Rineka, 2017), h. 113. 

 4Nadira Lubus, DKK, “Pemahaman Masyarakat Mengenai Gangguan Jiwa dan 

Keterbelakangan Mental”, Share Social Work Journal 4, no. 2 (2014): h. 1. 
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gangguan jiwa  dapat mengamuk dan melukai warga sekitarnya atau bahkan 

dirinya sendiri. Nampaknya pemerintah masih kurang perhatian terhadap hal 

tersebut padahal orang gangguan jiwa sebagai warga negara juga memiliki hak 

dan kewajiban untuk dilindugi dan di perhatikan. 

 Terdapat macam-macam gangguan jiwa yang dapat kita jumpai disekitar 

kita yang terkadang orang gangguan jiwa kerap kali mendapat perlakuan 

diskriminasi, direndahkan atau dikucilkan, di isolasi hingga di pasung. padahal 

tindakan-tindakan tersebut tidak akan membantu penderita gangguan jiwa sama 

sekali membaik bahkan dapat lebih parah lagi.  

 Penderita Gangguan jiwa sebagai warga warga negara Indonesia sama 

halnya warga negara Indonesia yang lain. Menurut pendiri rumah Komunitas 

Penderita Skizofrenia Indonesia (KPSI) bagus Utomo mengungkapkan bahwa 

proses pemulihan atau penanganan pasien gangguan jiwa, termasuk Skizofrenia di 

Indonesia masih sangat buruk. Dia memaparkan bahwa proses penanganan orang 

dengan Skizofrenia (ODS) itu panjang. Mulai dari perawatan di rumah sakit, 

dukungan sosial baik kelurga serta masyarakat, dan pemberian obat. Namun Data 

Pemerintah, Indonesia menunjukkan bahwa ada 18 ribu ODS dipasung pada 

umunya di pasung dengan rantai.
5
 Wartawan majalah time, Andrea Star Reese, 

ketika berkunjung ke Indonesia dan menemukan orang yang berada di pelosok 

Indonesia lebih memilih memasung anggota keluarganya daripada membawanya 

ke rumah sakit jiwa. menurut beliau kendala umum masyarakat Indonesia 

memilih memasung kelurganya dikarenakan biaya pengobatan mahal. 

 Bahkan sebagian kelurga dari orang gangguan jiwa menganggap gangguan 

jiwa adalah aib dan hal yang memalukan kelurga sehingga kelurga mereka yang 

terkena gangguan jiwa tak segan membuang bahkan tidak ingin bertanggung 

                                                             
 5Muhammad Taufik, “Di Indonesia, Ada 18 Ribu Penderita gangguan jiwa berat 

dipasung” Merdeka.com, (15 September 2013), h. 3. 
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jawab atas apa yang diderita keluarganya. Maka tak heran jika kita menemui 

banyak orang gangguan jiwa dijalanan dan pemukiman warga.  

 Salah seorang warga kota Makassar bapak Rahman mengungkapkan 

bahwa agar sekiranya Dinas Sosial menertibkan orang gangguan jiwa, sebagai 

warga cukup prihatin dan kasian melihat keadaan mereka yang tidur di depan toko 

dan makan makanan dari tempat sampah, serta sangat menganggu bagi warga 

yang ini melakukan aktivitas serta merusak pemandangan kota. Anggota Dewan 

Perwakilan rakyat daerah Kota Makassar juga menilai, bahwa kinerja Dinas 

Sosial kota Makassar masih belum maksimal dalam menangani persoalan sosial.
6
 

  Namun demikian melihat kasus gangguan jiwa di Indonesia yang besar 

sehingga terjadi kesenjangan pengobatan (treatment gap) antara masyarakat yang 

mendapatkan layanan kesehatan dan masyarakat yang mebutuhkan layanan 

kesehatan jiwa di negara-negara berkembang termasuk Indonesia sangat besar, hal 

ini berarti dari 100 pasien hanya kurang dari 10 pasien gangguan jiwa 

memperoleh pengobatan. Hal ini perlu diantisipasi, mengingat  WHO 

mengestimasikan depresi Indonesia akan menjadi peringkat ke-2 penyebab beban 

akibat penyakit di dunia (global) setelah penyakit jantung di tahun 2020 dan akan 

menjadi tingkat pertama pada tahun 2030. 

 Penderita gangguan jiwa dalam Islam tidak diwajibkan untuk 

melaksanakan shalat, dikarenakan hilang akalnya. Mereka akan lupa tata cara 

bersuci bahkan bacaan shalat pun mereka tidak akan mengetahui apa yang akan 

mereka baca ketika shalat sehingga shalatnya tidak sah. Apabila penderita 

gangguan jiwa melukai orang lain atau pun melakukan suatu kejahatan maka tidak 

ada alasan untuk menyakitinya apalagi menistakannya. maka yang harus 

                                                             
 6Ronalyw, “Orang Gangguan Jiwa Berkeliaran”, Berita Kota Makassar, (22 Februari 

2019), h. 1. 
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dilakukan dengan menyerahkannya ke pihak yang berwenang tanpa melakukan 

perbuatan kasar dan merendahkannya. 

 Namun realitanya penderita gannguan jiwa seringkali dipersepsikan 

sebagai mereka yang menyimpang dari mayoritas masyarakat, karena dianggap 

sebagai abnormal. sehingga banyak masyarakat yang menghardiknya sementara 

pemerintah pun menyingkirkannya, seperti halnya mengasingkan secara tidak 

manusiawi.
7
 

 Dalam pasal 28H Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 

perubahan kedua disebutkan bahwa setiap orang disebutkan bahwa setiap orang 

berhak untuk hidup sejahtera lahir dan batin serta mendapatkan pelayanan 

kesehatan, kesehatan merupakan salah satu unsur kesejahteraan mansusia serta 

kebutuhan yang dasar dalam mempertahankan kehidupannya, maka dari itu setiap 

orang memiliki hak yang sama untuk mencapai derajat kesehatan yang optimal, 

dan bertanggung jawab atas kesehatannya, kesehatan yang dimaksud adalah 

keadaan badan, jiwa, dan sosial yang memungkinkan setiap orang dapat hidup 

produktif secara sosial dan ekonomis.
8
 

 Mengenai Pasal 4 menyebutkan bahwa “Setiap orang berhak atas 

kesehatan” dan pemerintah setiap negara berkewajiban memberikan hak 

kesehatan kepada rakyatnya seperti yang telah dijelaskan pada pasal 17 hingga 

pasal 19 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang 

kesehatan. Maka pemerintah seharusnya juga memperhatikan warga negaranya 

yang terkena penyakit gangguan jiwa. Karena mereka termasuk mahkluk sosial 

                                                             
 7Jhohannes Haposan Situmorang, Perlindungan Hukum Terhadap Anggota Keluarga 

Penderita Skizofrenia yang Mengalami Penelantaran (Yogyakarta: Universitas Atma Jaya, 2011), 

h. 4.  

 
8
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 
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dan warga negara yang sah sehingga perlu juga dilindungi dan diberikan haknya. 

Berkaitan dengan pasal 147 dan 149 yaitu: 

 Adapun dalam pasal 147 menyatakan bahwa; 

1. Upaya penyembuhan penderita gangguan kesehatan jiwa merupakan tanggung 

jawab pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat. 

2. Upaya penyembuhan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh 

tenaga kesehatan yang berwenang dan di tempat yang tepat dengan tetap 

menghormati hak asasi penderita.  

3. untuk merawat penderita gangguan kesehatan jiwa, digunakan fasilitas 

pelayanan kesehatan khusus yang memenuhi syarat dan sesuai dengan 

ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
9
 

Sedangkan dalam Pasal 149 yaitu: 

1. Penderita gangguan jiwa yang terlantar, menggelandang, mengancam 

keselamatan dirinya dan/atau orang lain, dan/atau mengganggu ketertiban 

dan/atau keamanan umum wajib mendapatkan pengobatan dan perawatan 

difasilitas pelayanan kesehatan. 

2. Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan Masyarakat wajib melakukan pengobatan 

dan perawatan difasilitasi pelayanan kesehatan bagi penderita gangguan jiwa 

yang terlantar, menggelandang, mengancam keselamatan dirinya atau orang 

lain, dan mengganggu ketertiban atau keamanan umum. 

3. Pemerintah dan Pemerintah Daerah bertanggung jawab atas pemerataan 

penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan jiwa dengan melibatkan peran serta 

aktif masyarakat. 

                                                             
 9Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. 
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4. Tanggung jawab Pemerintah dan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud 

pada ayat (2) termasuk pembiayaan pengobatan dan perawatan penderita 

gangguan jiwa untuk masyarakat miskin.
10

 

Fungsi kepala negara sebagai khalifah merupakan membawa suatu 

perubahan sesuai dengan sistem negara yang demokratis dan moderen. Posisi dan 

fungsi khalifah sebagai pemimpin dalam konteks keilmuan merupakan pemegang 

otoritas tertinggi dalam pemerintah negara. Kepala negara sebagai pemimpin 

memiliki hak dan kewajiban yang nyata atau jelas, berdasarkan pada norma 

hukum Islam sesuai dengan al-Qur’an maupun hadist. Bahwa segala sesuatu harus 

dilakukan dengan penuh tanggung jawab.
11

 

Sebagaimana dijelaskan dalam firman Allah swt. al-Nisa/4:58 

 

                                    

                          

Terjemahnya: 
”Sungguh, Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang berhak 
menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia 
hendaknya kamu menetapkannya dengan adil. Sungguh, Allah sebaik-baik 
yang memberi pengajaran kepadamu. Sungguh, Allah Maha Mendengar, 
Maha Melihat”.

12
 

 Ayat ini, yang darinya suatu ketentuan umum bisa dipahami secara 

eksplisit mengatakan “sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan 

amanat kepada yang berhak menerimanya”. Dalam bagian kedua ayat ini, ia 

                                                             
 10Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. 

 11Fheriyal Sri Isriawaty,  “Tanggung jawab Negara dalam Pemenuhan Hak Atas 

Kesehatan Masyarakat Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 

1945”, Jurnal Legal Opinion 3, no. 2 (Februari 2015):  h. 6.  

 12Kementrian Agama Republik Indonesia. Al-Qur’an dan Terjemahan (Solo: Abyan, 

2014), h. 87.  
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menunjuk pada masalah penting lainnya, yaitu proposisi pelaksanaan keadilan 

dalam pemerintahan. Ayat ini seraya menyampaikan perintah Allah, mengatakan 

“dan apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan 

dengan adil”. Kemudian untuk menekankan kedua perintah ini, mengatakan 

“sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu”. Ayat 

ini menekankan dan mengatakan bahwa Allah mengawasimu dalam keadaan 

begaimanapun kamu berada. Dia mendengar kata-katamu dan melihat apa yang 

kamu kerjakan. ia mengatakan, sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi maha 

melihat.
13

 

 Sedangkan menurut Prof Quraisy Shihab berbicara tentang keharusan 

menunaikan amanah dalam berbagai ragamnya kepala yang menyerahkan atau 

pemiliknya. Amanat apapun bentuknya harus di tunaikan kepada yang berhak 

menerimanya.di samping itu, ayat tersebut berpesan juga agar menetapkan hukum 

terhadap siapapun maka haruslah adil. keadilan  tersebut harus di tegakkan tanpa 

membedakan suku ,ras, budaya maupun agama.perintah ini, lanjut ayat tersebut, 

merupakan pengajaran Allah swt. sebaik baiknya.
14

 

 Prof Quraish Shihab dalam tafsirnya juga menjelaskan bahwa kaum 

muslimin tidak mengikuti orang yahudi, seperti tidak menunaikan amanah yang 

Allah percayakan kepada mereka, yakni amanah mengamalkan kitab suci dan 

tidak menyembunyikan isinya. Tuntutan kali ini sungguh sangat ditekankan 

karena ayat ini langsung menyebut nama Allah sebagai yang menuntun dan 

memerintahkan sebagaimana dalam firmanya yang diatas: 

 “Sesungguhnya Allah yang Maha Agung, yang wajib wujudnya serta 
menyandang segala sifat terpuji lagi suci dari segala sifat tercela. 
Menyuruh kamu menunaikan amanah-amanah secara sempurna dan tepat 

                                                             
 13Allamah Kamal Faqih dan Tim Ulama, Tafsir Nurul Qur’an: Sebuah Tafsir Sederhana 

Menuju Cahaya Al-Qur’an (Jakarta: Nur Al-Huda, 2014), h. 93. 

 14M. Quraish Shihab, Al-Lubab (Makna Tujuan , dan pelajaran dari surah-surah Al-

Quran) (Jakarta: Lentera Hati, 2012), h. 190. 
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waktu, kepada pemiliknya, yakni yang berhak menerimanya, baik amanah 
Allah kepada kamu maupun kepada manusia, dan Allah juga menyuruh 
kamu apabila kamu menetapkan hukum diantara manusia, baik yang 
berselisih dengan manusia lain dan maupun tanpa berselisihan, maka 
supaya kamu harus menetapkan putusan dengan adil sesuai dengan apa 
yang diajarkan Allah. Tidak memihak kecuali kepada kebenaran dan tidak 
pula menjatuhkan sanksi kecuali kepada yang melanggar, tidak 
menganiaya walau lawanmu dan tidak pula memihak kepada temanmu. 
Sesungguhnya Allah dengan memerintahkan menunaikan amanat dan 
menetapkan hukum dengan adil, telah memberi pengajaran yang sebaik-
baiknya kepada kamu, Karena itu berupayalah sekuat tenaga untuk 
melaksanakannya, dan ketahuilah bahwa dia yang memerintahkan kedua 
hal ini mengawasi kamu, dan sesungguhnya Allah sejak dulu hingga kini 
maha mendengar apa yang kamu bicarakan, baik dengan orang lain 
maupun dengan hati kecilmu sendiri, lagi maha melihat sikap dan tingah 
laku kamu”.

15
 

 Agama  mengajarkan amanah adalah asas keimanan, sebagaimana sabda 

Nabi saw. “tidak ada iman bagi yang tidak memiliki amnah”. Amanah bukan 

sesuatu yang bersifat yang material saja melainkan juga non material dan 

bermacam-macam. Ada amanah diantara manusia dan Allah, antara manusia dan 

manusia lain, manusia dan lingkungannya, dan manusia antar dirinya sendiri.
16

 

 Amanah dalam ayat tersebut merupakan hal paling penting yang harus 

dimiliki setiap manusia khususnya pemimpin. Karena menjalankan amanah 

adalah tanggung jawab besar dan kewajiban setiap pemimpin untuk melaksanakan 

amanah yang telah dibebankan kepadanya. Apabila seorang pemimpin melanggar 

amanah, maka pemimpin tersebut telah mengingkari perintah Allah. 

 Dengan penjelasan ayat tersebut maka sangatlah jelas bahwa Allah swt. 

memerintahkan kepada seluruh manusia menunaikan segala amanat dan bagi 

setiap pemimpin agar senantiasa menjadi pemimpin yang adil atas amanat yang 

mereka pikul dalam kebijakan mereka. Hak dalam keadilan berarti memberikan 

hak bagi masing-masing pemiliknya sebagaimana yang telah ditetapkan dalam al-

Qur’an dan Hadis. Sebagai contoh fakir miskin, anak terlantar dan penderita 

                                                             
 15M. Quraish Shihab, Tafsir Al-Misbah (Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur’an) 

(Jakarta: Lentera Hati, 2012), h. 581. 

 
16

M. Quraish Shihab, Tafsir Al-Misbah (Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur’an), h. 582. 
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gangguan jiwa memiliki hak dalam kesejahteraan sosial yang telah diatur dalam 

peraturan Perundang-Undangan yang telah ditetapkan. Ini merupakan suatu 

keadilan yang telah diatur oleh Allah swt. dalam syariahnya. 

 Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan diatas maka peneliti 

tertarik melakukan penelitian lebih lanjut tentang Peran Pemerintah Kota 

Makassar atas Penderita Gangguan Jiwa Perspektif Siyasah Dusturiyah. 

B. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus  

1. Fokus Penelitian 

a. Peran Pemerintah 

b. Gangguan Jiwa 

c. Siyasah Dusturiyah 

2. Deskripsi Fokus 

a. Peran Pemerintah Menurut Sitanggang peran pemerintah merupakan gerak 

aktualisasi kedaulatan negara dalam mencapai tujuannya yang dikendalikan oleh 

norma dan nilai dasar dalam hubungan interaksi dengan lingkungan.  

b. Gangguan Jiwa merupakan penyakit atau gangguan yang menghalangi 

seseorang hidup sehat seperti yang diinginkan, baik dari diri sendiri maupun orang 

lain. Istilah gangguan jiwa sering disebutkan dengan tidak sehat mental. 

Kesehatan jiwa atau sehat mental adalah suatu keadaan yang memungkinkan 

kesehatan fisik, emosional yang optimal, dan intelektual dari seseorang dan 

perkembangan itu selaras dengan orang lain.
17

 

c. Siyasah dusturiyah merupakan bagian dari fiqh siyasah yang membahas 

masalah Perundang-Undangan negara. Dalam bagian ini dibahas antara lain 

konsep-konsep konstitusi (Undang-Undang dasar negara dan sejarah lahirnya 

Perundang-Undangan), legislasi (bagaimana cara perumusan Undang-Undang), 

                                                             
 

17
Yustinus Semiun, Kesehatan Mental 1 (Yogyakarta: Kanisius, 2006), h. 9. 
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lembaga demokrasi dan syura yang merupakan pilar penting dalam Perundang-

Undangan tersebut. Di samping itu, kajian ini juga membahas konsep negara 

hukum dalam siyasah dan hubungan timbal balik antara pemerintah dan warga 

negara serta hak-hak warga negara wajib dilindungi.
18

 Dalam fiqh siyasah, 

konstitusi disebut juga dengan dusturi. Kata  ini berasal dari bahasa Persia. 

Semula artinya adalah “seseorang yang memiliki otoritas, baik dalam bidang 

politik maupun agama”. Dalam perkembangan selanjutnya, kata ini digunakan 

untuk menunjukkan anggota kependetaan (pemuka agama) Zoroaster (Majusi).   

 Setelah mengalami penyerapan ke dalam bahasa Arab, kata dustur 

berkembanga pengertiaanya menjadi asas, dasar atau pembinaan. Menurut istilah, 

dustur berarti kumpulan kaidah yang mengatur dasar dan hubungan kerja sama 

antara sesama anggota masyarakat dalam sebuah negara, baik yang tidak tertulis 

(konvensi) maupun tertulis (konstitusi). Kata dustur juga sudah diserap ke dalam 

bahasa Indonesia, yang salah artinya adalah Undang-Undang dasar suatu negara. 

Menurut Abdul Wahab Khallaf, prinsip-prinsip yang diletakkan dalam perumusan 

Undang-Undang dasar ini adalah jaminan atas hak asasi manusia setiap anggota 

masyarakat dan persamaan kedudukan semua orang di mata hukum, tanpa 

membeda-bedakan stratifikasi sosial, kekayaan, pendidikan, dan agama. 

C. Rumusan Masalah 

 Berdasarkan uraian latar belakang masalah yang telah dijelaskan, maka 

pokok masalah dalam penelitian yaitu Bagaimana Peran Pemerintah terhadap 

Penderita Gangguan Jiwa Perspektif Siyasah Dusturiyah di Kota Makassar. 

Berdasarkan pokok  masalah tersebut maka ada beberapa sub masalah dalam 

penelitian ini  yaitu: 

                                                             
 18Nurcholish Madjid, Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam (Jakarta: 

Prenadamedia Group, 2016), 177. 
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1. Bagaimana Kewajiban Pemerintah terhadap Penderita Gangguan Jiwa 

di Kota Makassar Perspektif Siyasah Dusturiyah? 

2. Bagaimana Prosedur Mengatasi Penderita Gangguan Jiwa di Kota 

Makassar Perspektif Siyasah Dusturiyah? 

3. Bagaimana Implementasi Pemenuhan Hak atas Penderita Gangguan 

Jiwa di Kota Makassar Perspektif Siyasah Dusturiyah 

D. Kajian Pustaka 

 Secara umum, penelitian terdahulu atau kajian pustaka adalah momentum 

bagi peneliti untuk mendemonstrasikan hasil bacaannya secara ekstensif terhadap 

literatur-literatur yang terkait dengan pokok masalah yang akan diteliti. Hal ini 

bertujuan agar calon peneliti dapat mengidentifikasi kemungkinan signifikan dan 

kontribusi pada akademik dari penelitianya pada konteks tempat dan waktu 

tertentu.
19

 Setelah peneliti menelaah ada beberapa literatur-literatur yang berkaitan 

dengan pokok masalah peneliti yang memiliki kemiripan topik dan tema 

pembahasan terdahulu. 

1. Penelitian yang dilakukan oleh Selamat Riadi seorang mahasiswa 

Program Studi Magister Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu 

Politik, Universitas Lambung Mangkurat yang berjudul “Peran Pemerintah 

Daerah dalam Pemenuhan Hak Orang dengan Gangguan Jiwa di Kabupaten Hulu 

Sungai Utara”. Dalam jurnalnya menjelaskan bahwa peran Pemerintah Daerah 

Kabupaten Hulu Sungai Utara dalam memenuhi Hak Orang Dengan Gangguan 

Jiwa (ODGJ) belum baik. Menurutnya bahwa pemerintah daerah belum 

menyediakan Peraturan Daerah atau Peraturan Bupati dalam menindaklanjuti 

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa yang menjamin 

perlindungan dan pelayanan kesehatan terhadap ODGJ. Kendalanya dalam 

                                                             
 19Muljono Damopolii, Penulisan Karya Tulis Ilmiah Makalah, Skripsi, Tesis, Disertasi 

dan Laporan Penelitian (Makassar: Alauddin Press, 2013), h. 13. 
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pemenuhan hak orang dengan gangguan jiwa di Kabupaten Hulu Sungai Utara di 

sebabkan beberapa faktor yakni faktor sumber daya dan lingkungan ekonomi, 

sosial dan politik. Seperti dalam hal jumlah staf, fasilitas dan anggaran belum 

tercukupi dalam menangani gangguan jiwa.
20

 Penelitian ini dengan penelitian 

yang akan dilakukan penulis, memiliki relevansi yang sama-sama membahas 

terkait peran pemerintah atas penderita gangguan jiwa, akan tetapi penelitian yang 

akan dilakukan akan melihat dari perspektif siyasah dusturiyah serta letak lokasi 

yang berbeda. 

2. Penelitian yang dilakukan oleh Lefri Mikhael salah satu mahasiswa dari 

Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret dengan judul jurnal penelitian 

“Tanggung Jawab Negara dalam Pemenuhan Hak Atas Kesehatan Jiwa 

Dihubungkan dengan Hak Asasi Manusia”. Dalam jurnal ini membahas bahwa 

hak atas kesehatan jiwa juga merupakan bagian dari hak asasi kesehatan yang 

telah diakui dan ditegaskan dalam instrument hukum Internasional maupun 

nasional yang secara eksplesit maupun implisit, mulai dari ICESCR, DUHAM, 

Konstitusi WHO, hingga UUD RI 1945 serta turunanya dalam Undang-Undang 

Kesehatan dan Undang-Undang Kesehatan Jiwa.  Hak atas kesehatan jiwa harus 

dilindungi, dipenuhi dan dihormati oleh Pemerintah Indonesia sebagai duty 

bearer, terkhusunya konsekuensi diratifikasinya ICESCR, demi terwujudnya 

kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat.
21

 Adapun relavansi pada penelitian 

ini dengan penelitian yang akan dilukakan sama-sama meneliti tentang 

pemenuhan dan perlindungan hak penderita gangguan jiwa. Serta perbedaan dari 

penelitian ini dan yang akan dilakukan terkait  peran dan tanggung jawab 

                                                             
 20Selamat Riadi, ”Peran Pemerintah Daerah dalam Pemenuhan Hak Orang dengan 

Gangguan JIwa di Kabupaten Hulu Sungai Utara”, Jurnal Niara 14, no. 3 (Januari-2022): h. 13. 

 21Lefri Mikhael, “Tanggung Jawab Negara dalam Pemenuhan Hak  Atas Kesehatan Jiwa 

Dihubungkan dengan Hak Asasi Manusia”, Jurnal HAM 13, no. 1 (April 2022): h. 13. 
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pemerintah terhadap penderita gangguan jiwa apakah sesuai dengan siyasah 

dusturiyah. 

3. Penelitian yang dilakukan oleh Chintya Anggraini salah satu mahasiswi 

jurusan Hukum Tata Negara Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri Raden 

Intan Lampung pada tahun 2021 dengan judul penelitian skripsi “Analisis Fiqh 

Siyasah Terhadap Peran dan Tanggung Jawab Pemerintah Atas Penderita 

Gangguan Jiwa (Studi Pada Dinas Sosial Kabupaten Lampung Tengah)”. Dalam 

penelitianya menjelaskan bahwa Pemerintah Daerah wajib melakukan pengobatan 

dan perawatan bagi penderita gangguan jiwa. sebelum penderita gangguan jiwa 

mendapatkan pengobatan dan perawatan serta rehabilitasi maka terlebih dahulu 

melakukan penertiban dan selanjutnya penanganan. Ketika pemerintah telah 

melakukan hal-hal tersebut maka peran dan tanggung jawab pemerintah terhadap 

gangguan jiwa dapat dikatakan berjalan sesuai dengan Undang-Undang namun 

tidak dapat dikatakan secara terpenuhi karena masih banyak penderita gangguan 

jiwa yang terlantar.
22

 Adapun persamaan dari penelitian ini yang akan di lakukan 

yaitu sama-sama membahas peran dan tanggung jawab pemerintah atas penderita 

gangguan jiwa. yang membedakan penelitian yang dilakukan yaitu berbeda dari 

tahun dan letak lokasi peneltian yang berbeda. 

4. Penelitian yang dilakukan oleh Firdaus dengan penelitian yang berjudul 

“Pemenuhan Hak Atas Kesehatan Bagi Penyandang Skizofrenia di Daerah 

Istimewa Yogyakarta”. Yang dilakukan pada tahun 2016, dalam penelitiannya 

menjelaskan bahwa penyakit gangguan jiwa yang sering kali penderitanya tidak 

mendapatkan perhatian dari banyak pihak. Hal ini disebabkan adanya 

kekhawatiran orang akan penyakit tersebut. sehingga orang yang terkena 

                                                             
 22Chintya Anggraini, “Analisis Fiqh Siyasah terhadap Peran dan Tanggung Jawab 

Pemerintah Atas Penderita Gangguan Jiwa (Studi pada Dinas Sosial Kabupaten Lampung 

Tengah)”, Skripsi (Lampung: Fak. Syariah UIN Raden Intan , 2021), h. 66. 
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penyandang skizofrenia hak-haknya terabaikan bahkan mengarah pada 

pelanggaran hak asasi manusia seperti adanya pemasungan dan penganiayaan 

yang di dapat penyandang skizofrenia. Meskipun upaya pemenuhan hak atas 

kesehatan bagi skizofrenia telah dilaksanakan masih belum dilakukan secara 

optimal baik dalam ketersediaan pemenuhan kesehatan jiwa dasar dan aksebilitas 

perlindungan. Maka dari itu negara memiliki kewajiban menyediakan layanan 

kesehatan jiwa yang dilaksanakan secara terarah, terpadu dan bertahap.
23

 Adapun 

relevansi dari penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan yaitu sama-

sama membahas terkait hak-hak yang harus dipenuhi penyandang penderita 

gangguan jiwa dan yang membedakan penelitian ini dengan penelitian yang akan 

dilakukan yaitu dari segi peran dan tanggung jawab pemerintah atas penderita 

gangguan jiwa akan dianalisis perspektif siyasah dusturiyah, waktu serta lokasi 

penelitian yang berbeda. 

5. Penelitian yang dilakukan oleh Dika Andrian Putri salah satu mahasiswi 

jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syar’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri 

walisongo Semarang pada tahun 2020. Dengan judul penelitian “Analisis 

Kebijakan Pemerintah Daerah dalam Pemenuhan Hak Penderita Gangguan Jiwa 

di Kabupaten Kendal. Dalam penelitian ini menjelaskan bahwa Pemerintah 

Daerah di Kabupaten Kendal khususnya Dinas Sosial dan Dinas Kesehatan dalam 

memenuhi hak penderita gangguan jiwa masih kurang maksimal yakni kurangnya 

dalam bentuk pelayanan kesehatan seperti pengobatan, fasilitas dan biaya yang 

cukup mahal. Bahkan penderita gangguan jiwa masih banyak menggelandang atau 

terlantar di jalanan.
24

Adapun relevansi penelitian ini dengan penelitian yang akan 

                                                             
 23Firdaus, “Pemenuhan Hak Atas Kesehatan Bagi Penyandang Skizofrenia di Daerah 

Istimewa Yogyakarta”, Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum 10, no. 1 (Maret-2016), 16. 

 24Dika Adrian Putri, “Analisis Kebijakan Pemerintah Daerah dalam Pemenuhan Hak 

Penderita Gangguan Jiwa di Kabupaten Kendal”, Skripsi (Semarang: Fak. Syariah dan Hukum 

UIN Walisongo, 2020), h. 135. 
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dilakukan yakni sama-sama membahas tentang peran pemerintah daerah dalam 

memenuhi hak penderita gangguan jiwa. Adapun perbedaan penelitian ini dengan 

penelitian yang dilakukan yakni berbeda dari segi lokasi dan waktu penelitian 

serta peneliti akan membahas lebih lanjut peran dan tanggung jawab pemerintah 

dalam menangani penderita gangguan jiwa perspektif siyasah dusturiyah. 

6. Penelitian yang dilakukan oleh Adityawarman salah satu mahasiswa 

Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin pada tahun 2018 

dengan judul penelitian “Perlindungan Hukum Terhadap Orang Dengan Masalah 

Kejiwaan (ODMK) dan Orang Dengan Gangguan Jiwa Ditinjau dari KUHP dan 

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa”. Dalam 

penelitian ini menjelaskan bahwa ketika ada penderita gangguan jiwa melakukan 

kejahatan tidak dapat dipidana berdasarkan Pasal 44 KUHP jelas bahwa penderita 

kelainan jiwa yang dimaksud sebagai orang dengan gangguan jiwa tidak dapat 

dipidana dikarenakan tidak dapat dimintai pertanggung jawaban pidana.
25

 Adapun 

relevansi penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan yaitu sama-sama 

membahas tentang perlindungan hukum bagi penderita gangguan jiwa di tinjau 

dari Undang-Undang. Sedangkan perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang 

akan dilakukan yaitu peneliti  tidak hanya membahas peran dan tanggung jawab 

pemerintah di tinjau dari Undang-Undang tetapi peneliti juga akan melihat dari 

perspektif siyasah dusturiyah.  

 Setelah peneliti membaca beberapa literatur kajian pustaka yang relevan 

dengan penelitian yang akan dilakukan maka peneliti menyimpulkan bahwa 

penelitian tentang peran pemerintah terhadap penderita gangguan jiwa sudah 

dilakukan oleh beberapa mahasiswa dari berbagai universitas. Maka dari itu karna 

                                                             
 25Adityawarman, “Perlindungan Hukum Terhadap Orang Dengan Masalah Kejiwaan 

(ODMK) dan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) di Tinjau dari KUHP dan Undang-Undang 

Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa”, Skripsi (Makassar: Fak. Hukum Universitas 

Hasanuddin, 2018), h. 130. 
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masih kurang penelitian yang mengkaji dari perspektif siyasah dusturiyah maka 

penelitian selanjutnya peneliti akan membahas terkait peran pemerintah atas 

penderita gangguan jiwa perspektif siyasah dusturiyah dan lokasi serta waktu 

yang penelitian berbeda. 

E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan penelitian ini yaitu: 

a. Tujuan Umum 

 Untuk mengetahui bagaimana peran pemerintah terhadap penderita 

gangguan jiwa di kota Makassar perspektif siyasah dusturiyah. 

b. Tujuan Khusus 

1) Untuk Mengetahui kewajiban Pemerintah terhadap Penderita Gangguan 

Jiwa di Kota Makassar Perspektif Siyasah Dusturiyah. 

2) Untuk Mengetahui  Prosedur Mengatasi Penderita Gangguan Jiwa di 

Kota Makassar Perspektif Siyasah Dusturiyah. 

3) Untuk Mengetahui Implementasi Pemenuhan Hak atas Penderita 

Gangguan Jiwa di Kota Makassar Perspektif Siyasah Dusturiyah. 

2. Kegunaan Penelitian 

Adapun kegunaan dari penelitian ini yaitu: 

a. Kegunaan Teoritis  

 Penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi terhadap pemerintah 

khususnya di dinas sosial kota Makassar agar memperdulikan dan melindungi 

penderita gangguan jiwa bahwa mereka juga sebagai warga negara harus 

dilindungi hak-haknya Serta dengan adanya penelitian ini dapat dijadikan bahan 

referensi bagi mahasiswa. 
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b. Kegunaan Praktis 

 Diharapkan dengan adanya penelitian ini masyarakat agar kiranya tidak 

mengucilkan atau menghina orang penderita gangguan jiwa serta diharapkan 

apabila menemukan penderita gangguan jiwa yang terlantar agar melaporkan 

kepihak berwajib.  
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BAB II 

TINJAUAN TEORITIS 

A. Tinjauan Umum Tentang Peran Pemerintahan 

1. Pengertian Peran Pemerintah 

 Ada dua definisi dalam ilmu pemerintahan yang dikenal yaitu dalam arti 

sempit dan arti luas, dalam arti sempit diartikan sebagai suatu lembaga atau badan 

persekumpulan yang mempunyai kebijakan tersendiri untuk menjalankan 

manajemen, mengelola, serta mengatur jalannya suatu sistem pemerintahan. 

Sedangkan dalam arti luas pemerintah diartikan sebagai suatu bentuk lembaga 

yang bekerja dengan tugas melaksanakan suatu sistem pemerintahan.
1
 

 Sedangkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Pemerintah 

mempunyai arti, sistem yang menjalankan wewenang dan kekuasaan mengatur 

kehidupan ekonomi, sosial dan politik suatu negara serta bagian-bagiannya. 

Sehingga dapat disimpulkan bahwa pemerintah adalah lembaga yang mempunyai 

tugas dan fungsi untuk menetapkan kebijakan dan mengelola sistem pemerintahan 

untuk mencapai tujuan negara. 

 Secara bahasa, kata Pemerintah berasal dari kata dasar “perintah” yang 

berarti menyuruh melaksanakan sesuatu, komando, atau aba-aba. Pemerintah 

dalam bahasa Inggris disebut government yang asal katanya dari bahasa latin: 

Gobernare, greek kybernan yang artinya mengemudikan atau mengendalikan.  

 Secara umum, pemerintah adalah badan, organisasi, lembaga yang 

mempunyai kekuasaan untuk membuat dan menerapkan hukum dan undang-

undang di wilayah tertentu. Di dalam bukunya C. F Strong yang berjudul Modern 

Political Constitutions  mengemukakan bahwa  “Government is therefore that 

organization in which is versted the rights to exercise sovereign powers.” 

                                                             
 1Andri Haryono, Pengantar Ilmu Pemerintahan (Bandung: CV Feniks Muda Sejahtera, 

2022), h. 1. 
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Pemerintahan merupakan organisasi yang mana diletakkan hak untuk melakukan 

kekuasaan yang tertinggi atau berdaulat. Sehingga pemerintah diartikan sebagai 

lembaga atau organisasi.
2
 Sumaryadi mengemukakan bahwa pemerintahan adalah 

lembaga yang memiliki: 

a. Otoritas memerintah dari sebuah unit politik 

b. Aparatus yang merupakan lembaga pemerintahan yang berfungsi dan 

menjalankan kekuasaan 

c. Kekuasaan yang memerintah suatu masyarakat politik (Political society), 

d. Kekuasaan untuk membuat Peraturan Perundang-Undangan, untuk mengatasi 

perselisihan serta membicarakan putusan administrasi dengan monopoli atas 

kekuasaan yang sah. 

 Menurut W.S. Sayre pemerintah merupakan sebagai organisasi dari 

Negara yang menjalankan dan memperlihatkan kekuasaanya. Sedangkan menurut 

David Apter, Pemerintah merupakan satuan anggota yang paling umum 

mempunyai tanggung jawab tertentu untuk mempertahankan sistem yang 

mencakupnya serta monopoli praktis yang menyangkut kekuasaan paksaannya.
3
 

 Berdasarkan pasal 18 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 

menyatakan bahwa:  

a. Negara Kesetuan Republik Indonesia terbagi atas daerah-daerah provinsi dan 

daerah provinsi terdiri atas kabupaten dan kota, yang setiap provinsi, 

kabupaten, dan kota memiliki pemerintah daerah yang diatur dengan undang-

undang. 

                                                             
 2Ismail Nurdin, Norma Konsep  dan Praktek Bagi Penyelenggara Pemerintah 

(Yogyakarta: Lintang Rasi Aksara Books, 2017), h. 9. 

 3Inu Kencana Syafi’e, Pengantar Ilmu Pemerintahan (Jakarta: Refika Aditama, 2010), h. 

11. 
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b. Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten dan kota mengatur dan 

mengurus sendiri urusan pemerintahan berdasarkan asas otonomi dan tugas 

pembantuan.
4
 

 Pemerintah daerah yang dimaksud dalam Undang-Undang Republik 

Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah Pasal 1 angka 1 

menyatakan bahwa “Pemerintah Daerah merupakan kepala daerah sebagai unsur 

penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan 

pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom”. 

 Pasal 1 angka 13 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 

2014 tentang Pemerintahan Daerah yaitu: 

 Daerah Otonom yang kemudian disebut Daerah merupakan kesatuan 
masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang 
mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat 
setempat berdasarkan prakarsa sendiri menurut aspirasi masyarakat dalam 
sistem Negara Kesetuan Republik Indonesia.

5
 

Daerah merupakan linkungan pemerintah: daerah, wilayah diartikan 

sebagai bagian permukaan bumi, wilayah, lingkungan kerja pemerintah, selingkup 

tempat yang dipakai untuk tujuan khusus, tempat-temmpat sekeliling atau yang 

dimaksud dalam lingkungan suatu kota, tempat yang terkena peristiwa sama, 

bagian permukaan tubuh.
6
 

Sedangkan Peran menurut Soerjono Soekanto merupakan dinamis 

kedudukan (status) seseorang melaksanakan kewajiban sesuai kedudukannya, 

maka ia menjalankan suatu peranan. Status merupakan sekumpulan hak dan 

kewajiban yang dimiliki seseorang apabila seseorang melaksanakan hak-hak dan 

kewajiban-kewajiban berdasarkan kedudukannya, maka ia menjalankan suatu 

fungsi. Hakikatnya peran juga dapat dirumuskan sebagai suatu rangkaian perilaku 

                                                             
 4Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 18. 

 5Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. 

 6G. Setya Nugraha dan R. Maulana F., Kamus Besar Bahasa Indonesia (Surabaya: 

Karima, 2000), h. 145. 
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tertentu yang ditimbulkan oleh suatu jabatan tertentu.  Kepribadian seseorang juga 

mempengaruhi bagaimana peran itu harus dijalankan atau diperankan pimpinan 

tingkat atas, menengah maupun bawahannya mempunyai peranan yang sama. 

Peran merupakan tindakan atau perilaku yang dilakukan oleh seseorang yang 

menempati suatu posisi didalam status sosial. 
7
 

Adapun syarat-syarat peran mencakup tiga hal yang penting yaitu: 

a. Peran meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat 

seseorang dalam masyarakat. Peranan dalam arti ini merupakan rangkaian 

peraturan-peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan 

kemasyarakatan. 

b. Peran adalah suatu konsep perilaku apa yang dapat dilaksanakan oleh 

individu-individu dalam masyarakat sebagai organisasi. 

c. Peran juga dapat dikatakan sebagai individu yang penting bagi struktur sosial 

masyarakat. 

 Peranan sebagai rangkaian perilaku yang timbul karena suatu jabatan. Jadi, 

peran adalah suatu rangkaian kegiatan teratur yang ditimbulkan karena suatu 

jabatan. Manusia sebagai makhluk sosial mempunyai kecenderungan untuk hidup 

berkelompok. Selama kehidupan berkelompok  akan terus terjadi interaksi antara 

anggota masyarakat yang satu dengan anggota masyarakat lainnya. Timbulnya 

interaksi diantara masyarakat akan saling ketergantungan. Dengan adanya saling 

ketergantungan tersebut maka suatu peran akan terbentuk. 

 Peran mempunyai beberapa fungsi yang dapat membimbing seseorang 

dalam berperilaku yaitu: 

a. Memberi arah pada proses sosialisasi 

b. Pewarisan tradisi, kepercayaan, nilai-nilai, norma-norma dan pengetahuan. 

                                                             
 

7
Soerjono  Soekanto, Sosiologi Suatu Pengantar (Jakarta: Rajawali  Pers, 2009), h. 220. 
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c. Mempersatukan kelompok atau masyarakat 

d. Menghidupkan sistem pengendalian dan control, sehingga dapat melestarikan 

kehidupan masyaraka. 

 Peranan sosial dalam masyarakat dapat diklasifikasikan sesuai dengan 

sudut pandang masing-masing. Berdasarkan pelaksanaanya peranan sosial dapat 

dibedakan menjadi dua yaitu: 

a. Peranan yang diharapkan (excepted roles) yaitu, cara ideal dalam pelaksanaan 

peranan menurut penilaian masyarakat. Masyarakat menghendaki peranan 

yang diharapkan secermat-cermatnya dan harus dilaksanakan serta peranan 

tidak dapat ditawar seperti yang ditetukan.  

b. Peranan yang disesuaikan (actual roles) yaitu, cara bagaimana sebenarnya 

peranan dijalankan. Peranan yang disesuaikan pelaksanaanya lebih luas, dapat 

disesuaikan dengan situasi dan kondisi tertentu. Peranan yang disesuaikan 

mungkin tidak sesuai dengan situasi setempat, tetapi kekurangan yang 

muncul dapat dianggap wajar oleh masyarakat. 

 Beberapa definisi peran yang telah dijelaskan, maka dapat disimpulkan 

bahwa peran merupakan suatu sikap atau perilaku yang diharapkan oleh 

sekolompok masyarakat terhadap seseorang yang memiliki status atau kedudukan 

tertentu. 

 Peran Pemerintah menurut Tjokroamidjojo, pemerintah merupakan agent 

of development. Pemerintah mempunyai peran yang sangat besar untuk suksesnya 

pelaksanaan pembangunan. Peran pemerintah dapat dilihat dari tiga macam 

bentuk yaitu: 

a. Sebagai penjaga keamanan dan ketertiban dalam perkembangan 

b. Sebagai service state, maka peranan pemerintah merupakan abdi sosial dari 

keperluan-keperluan yang perlu diatur dalam masyarakat. 
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c. Sebagai entrepreneur atau pendorong inisiatif usaha dari masyarakat. 

Pemerintah menjadi development agent atau unsur sebagai pembaharuan. 

 Peran pemerintah menurut Sondang P. Siagian mengemukakan bahwa 

peranan pemerintah pada umumnya muncul dalam berbagai bentuk seperti 

pengaturan, fungsi perumusan berbagai jenis kebijaksanaan, fungsi pelayanan, 

fungsi penegakan hukum, serta fungsi pemeliharaan ketertiban umum dan 

keamanan.
8
 Peran pemerintah merupakan gerak aktualisasi kedaulatan negara 

dalam mencapai tujuan yang dikendalikan oleh norma dan nilai dasar dalam 

hubungan interaksi dengan lingkungan. Pendapat para ahli tersebut dapat 

dijelaskan bahwa peran pemerintah merupakan hubungan antara pemerintah 

dengan yang diperintah guna mencapai tujuan yang ingin dicapai. 

2. Etika Pemerintahan 

 Etika Pemerintahan adalah ajaran untuk berprilaku dengan benar dan baik 

sesuai nilai-nilai yang berkaitan dengan hakikat manusia. Sumaryadi 

mengungkapkan bahwa etika pemerintahan mengacu pada kode etik professional 

khusus bagi yang bekerja untuk pemerintahan. Etika pemerintahan melibatkan 

pedoman dan aturan terkait panduan berprilaku dan bersikap untuk sejumlah  

kelompok yang berbeda dalam suatu lembaga pemerintahan, termasuk para 

pemimpin yang terpilih (seperti presiden serta kabinet mentri), DPR (seperti 

anggota parlemen), staf politik dan pelayanan publik. 

 Etika pemerintahan adalah etika terapan yang memiliki peran dalam 

urusan pengaturan tata kelola pemerintah. Etika pemerintahan termasuk bagian 

dari yurisprudensi praktis (practical jurisprudence) atau filosofi hukum 

(philosophy of law) yang mengatur terkait urusan pemerintah dalam kaitannya 

dengan orang-orang yang mengelola dan mengatur lembaga pemerintahan. 

                                                             
 

8
Sondang P.Siagian, Administrasi Pembangunan (Jakarta: Gunung Agung, 2009), h. 132. 



25 
 

  

 Etika pemerintahan meliputi transparansi dan isu-isu kejujuran dalam 

pemerintahan, yang pada saat berurusan dengan hal-hal terkait dengan; penyuapan 

(bribery), korupsi politik (political corruption), etika legislatif (legislatif ethics), 

korupsi politik (political corruption), etika peraturan (regulatory ethics), 

pemerintahan yang terbuka (open of government), konflik kepentingan (conflict of 

interest), etika hukum (legal ethics).
9
 

 Landasan berpikir dan bertindak seorang aparat penyelenggara 

pemerintahan atau juga disebut sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) harus 

memiliki etika. Pada saat masyarakat atau warga negara tidak merasa terpenuhi 

atas pelayanan yang diberikan oleh pejabat negara, biasanya masyarakat akan 

merasa tidak puas, dan menggugat standar atau nilai etika apa yang digunakan 

aparat dalam memberikan pelayanan tersebut, disebabkan etika pemerintah selalu 

menjadi isu yang senantiasa membutuhkan perhatian yang serius.  

 Fungsi utama dari pejabat negara adalah mengabdi pada masyarakat serta 

pada kepentingan umum, dengan alat perlengkapan yang ada. Dalam melayani 

kepentingan umum aparatur pemerintah sebagai abdi, bukan sebaliknya mencari 

keuntungan serta mementingkan kepentingan pribadi atau lembaga. Pejabat 

pemerintah menjadi jembatan dan saluran pengabdi dalam melaksanakan 

kepentingan umum dengan penuh loyalitas dan dedikasi, bukan sebaliknya. 

Dalam menjalankan fungsi dan tugasnya pejabat pemerintah harus tanggap 

terhadap perubahan yang sewaktu-waktu terjadi dikalangan masyarakat. Pejabat 

pemerintah perlu menyadari tujuan negara dan sadar akan masyarakat umum yang 

membutuhkan peleyanan oleh para pejabat pemerintah sesuai dengan fungsi dan 

tugasnya masing-masing.
10

 

                                                             
 9Ismail Nurdin, Norma Konsep  dan Praktek Bagi Penyelenggara Pemerintah, h. 12. 

 10Grandani Lontoh, “Etika Pemerintahan dalam Pelayanan Publik (Studi di Kantor UPTD 

Samsat Tondono Kabupaten Minahasa)”, Jurnal Eksekutif 1, no. 1 (2018): h. 2. 
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 Hal tersebut dijelaskan bahwa idealnya perilaku seorang pejabat 

pemerintah yang sesuai dengan etika pemerintahan. Etika pemerintahan disebut 

berhubungan dengan nilai-nilai keutamaan yang berkaitan dengan hak-hak warga 

negara. Sebagai manusia sosial (mahkluk sosial) nilai-nilai keutamaan yang 

dikembangkan dalam etika pemerintahan yaitu: 

a. Penghormatan terhadap hidup manusia dan hak asasi manusia lainnya.  

b. Keadilan dan kepantasan adalah sikap yang terutama harus diperlakukan 

terhadap orang lain. 

c. Kejujuran baik terhadap diri sendiri maupun terhadap manusia lainnya 

(honesty). 

d. Ketabahan, kekuatan moralitas serta berani karena benar terhadap godaan 

(fortitude). 

e. Nilai-nilai sosial budaya dan agama termasuk nilai agama agar manusia harus 

berprilaku secara professional dan bekerja keras. 

f. Kesederhanaan dan pengendalian diri (temperance) 

Etika pemerintah berkaitan dengan keutamaan yang harus dilakukan oleh 

para elit pejabat dan staf pegawai pemerintahan. Wujud etika pemerintahan 

merupakan aturan-aturan ideal yang dinyatakan dalam UUD baik yang 

diungkapkan oleh dasar negara (pancasila) maupun dasar-dasar perjuangan negara 

(teks proklamasi). Dalam hal tersebut, etika pemerintahan mengandung misi 

kepada setiap pejabat elit politik untuk bersikap jujur, siap melayani, amanah, 

memiliki keteladanan, berjiwa besar, rendah hati dan siap untuk mundur dari 

jabatanya jika terbukti melakukan keselahan serta secara moral kebijkannya 

bertentangan dengan hukum dan rasa keadilan masyarakat.  

Moral dan etika sangat penting dalam pemerintahan dengan adanya etika 

dalam pemerintahan maka pemerintahan akan berjalan dengan baik. Para pejabat 
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pemerintah memiliki kesadaran moral yang tinggi para politisi, pemerintah dalam 

menjalankan tugas dan tanggung jawabnya, sehingga kejujuran, keadilan dan 

kebenaran dapat terwujud. 

3. Asas-Asas Ilmu Pemerintahan  

Penyelenggaraan pemerintah didasarkan atas asas musyawarah 

kekeluargaan sebagai pedoman yang berakibat saling membantu, menghormati 

dan memberikan perlindungan dalam melakukan kehidupan berbangsa, bernegara, 

dan bermasyarakat. Kedaulatan rakyat memedomani bahwa kekuasaan tertinggi 

berada pada rakyat yang tidak diganggu gugat oleh siapa pun. Kedaulatan rakyat 

adalah gambaran dari prinsip-prinsip demokrasi dalam perwujudan kebebasan 

berpendapat, berpartisipasi dan berbicara dalam pemerintahan dan sebagainnya. 

 Asas merupakan pedoman, dasar atau sesuatu yang dianggap kebenaranny, 

yang menjadi tujuan berpikir dan prinsip yang menjadi pegangan. Dengan 

demikian yang menjadi asas ilmu pemerintahan yaitu dasar dari suatu sistem 

pemerintahan seperti falsafah hidup, ideologi suatu bangsa dan konstitusi yang 

membentuk sistem pemerintahannya.
11

 

 Di Indonesia konsep asas-asas umum pemerintahan yang baik (AUPB) 

yang berkembang di belanda mulai diperkenalkan oleh G.A.Van Poelje pada 

tahun 1953. Namun pada saat itu konsep asas-asas umum pemerintahan  yang 

baik belum mendapatkan perhatian di lingkungan para ahli Hukum Administrasi 

Negara di Indonesia. AUPB baru mulai diperhatikan pada tahun 1978 di kalangan 

para ahli Hukum Administrasi Negara di Indonesia pada saat Seorang ahli Hukum 

Administrasi Belanda yang bernama Crince Le Roy memberikan kuliahnya pada 

penataran lanjutan Hukum Tata Usaha Negara/Hukum Tata Pemerintahan di 

                                                             
 11Titin Rohayatin, Dasar-Dasar Ilmu Pemerintahan (Yogyakarta: CV Budi Utama, 

2021), h. 48. 
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fakultas Hukum Universitas Airlangga.
12

 Crince Le Roy mengetengahkan 11 butir 

asas-asas umum pemerintahan yang baik yang merupakan terjemahan dari 

algemene beginselen van behoorlijk bestuur yang sudah diterima di lingkungan 

ilmu Hukum Administrasi Negara Belanda. Asas-asas umum pemerintahan ada 11 

yang disebutkan Crince Le Roy yaitu: 

a. Asas kepastian hukum (principle of legal security) 

b. Asas keseimbangan (principle of proportionality) 

c. Asas kesamaan dalam mengambil keputusan (principle of equality) 

d. Asas motivasi untuk setiap keputusan (principle of motivation) 

e. Asas bertindak cermat (principle of carefulness) 

f. Asas keadilan atau kewajaran (principle of reasonableness or prohibition of 

arbritariness) 

g. Asas permainan yang layak (principle of fair play) 

h. Asas jangan mencampuradukkan kewenangan (principle of non misure of 

competence) 

i. Asas menanggapi pengharapan wajar (principle of meeting raised 

expectation) 

j. Asas perlindungan atas pandangan hidup (principle of protecting the personal 

way of life) 

k. Asas meniadakan akibat-akibat suatu keputusan yang batal (principle undoing 

the consequences of annulled decicion) 

                                                             
 12SF Marbun, “Eksistensi Asas-Asas Umum Penyelenggaraan Pemerintahan Yang Layak 

dalam Menjelmakan Yang Baik dan Bersih di Indonesia,’’ Disertasi (Bandung: Pasca Sarjana 

Universitas Padjajaran, 2001), h. 166. 
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  Beberapa asas yang telah dikemukakan oleh Crince Le Roy tersebut 

kemudian di Indonesia di tambahkan oleh kontjoro Purbopranoto menjadi 13 asas-

asas umum pemerintahan yang baik, ia menambahkan asas sebagai berikut
13

: 

a. Asas kebijaksanaan (Principle of sapientia) 

b. Asas penyelenggaraan kepentingan umum (principle of public service). 

 Secara formal keberadaaan asas-asas umum pemerintahan yang baik baru 

diakui di Indonesia setelah adanya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 

tentang Administrasi Pemerintahan. Perumusan AUPB dalam Undang-Undang 

Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dapat dilihat dalam 

ketentuan Pasal 10 ayat (1) dan Ayat (2). Pasal tersebut mengemukakan bahwa: 

1. AUPB yang dimaksud dalam Undang-Undang ini meliputi asas: 

a. Kepastian Hukum 

b. Kemanfaatan  

c. Ketidakberpihakan  

d. Tidak menyalahgunakan kewenangan 

e. Kecermatan 

f.   Pelayanan yang baik 

g. Keterbukaan 

h. Kepentingan umum. 

2. Asas-asas umum lainnya di luar AUPB sebagaimana yang disebutkan pada 

ayat (1) dapat diterapkan selama dijadikan dasar penilaian hakim yang 

tertuang dalam putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. 

 Dalam melaksanakan kewajibanya selaku pelayanan publik, alat 

administrasi negara harus memperhatikan dasar-dasar dan patokan-patokan yang 

harus dijalankan agar sebagai seorang pelayanan publik tidak dinyatakan sebagai 

                                                             
 13Philips M. Hadjon, “Peradilan Tata Usaha Negara dalam Konteks UU No. 30 Tahun 

2014 tentang Administrasi Pemerintahan”, Jurnal Hukum dan Peradilan 4, no. 1 (2015): h. 61. 
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seorang yang menyalahi aturan dan prosedur-prosedur dalam menjalankan 

wewenangnya. Dasar-dasar dan patokan-patokan itu ada dalam bidang Hukum 

Administrasi Negara maupun dalam  bidang Hukum Tata Negara. Apabila kita 

analisis dengan kata lain dapat dikatakan bahwa pengunaan diskresi, dalam 

melaksanakan tugas selaku pelayanan publik harus mengindahkan asas-asas 

umum pemerintahan yang baik.
14

 

 Kebijakan pelayanan publik adalah salah satu bagian dari politik hukum di 

Negara Kesatuan Republik Indonesia, yaitu untuk melaksanakan tujuan negara 

Indonesia, dalam rangka melindungi segenap bangsa Indonesia serta seluruh 

tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum. 

4. Klasifikasi Sistem Pemerintahan 

a. Sistem Pemerintahan Parlementer 

 Sistem pemerintahan Parlementer merupakan sistem pemerintahan yang 

paling luas diterapkan diseluruh dunia. Tercatat dalam sejarah Inggris merupakan 

tempat kelahiran sistem pemerintahan parlementer. Dan karenanya Sri Soematri 

menyebut inggris sebagai “the mother” sistem pemerintahan parlementer.
15

 

Disebabkan oleh faktor sejarah tersebut, Dougles V. Verney mengingatkan bahwa 

ketika hendak menganalisis sistem pemerintahan parlementer sebaiknya dimulai 

dengan mengacu kepada berbagai lembaga dalam sistem politik Inggris. Selain 

merujuk kepada lembaga-lembaga politik, Analisis juga mengacu kepada 

pengalaman Inggris dalam membangun sistem pemerintahan parlementer.  

 Meski berasal dari Inggris, tidak semua negara yang menerapkan model 

sistem pemerintahan meniru sama dengan model sistem pemerintahan parlementer 

                                                             
 14Eny Kusdarini, Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik dalam Hukum Administrasi 

Negara (Yogyakarta: UNY Press, 2019), h. 13. 

 15Sri Soematri, Sistem-Sistem Pemerintahan  Negara-Negara Asean (Bandung: Tarsito, 

1976), h.31. 
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Inggris. Dalam perkembangannya, sistem pemerintahan parlementer terbagi 

menjadi dua model, yaitu Westminster system model dan western European 

parliamentary model. Perbedaan keduanya westminster system cenderung 

memiliki model perdebatan dan pembahasan yang lebih berseberangan dan posisi 

siding pleno parlemen relative lebih penting daripada siding-sidang komite (tend 

to have a more important than committees). Sementara itu, western European 

parliamentary cenderung memiliki sistem perdebatan yang lebih konsensual 

dengan ruang debat yang semi siklikal. Dalam keseharian, siding komite lebih 

penting dibandingkan dengan siding pleno (tend to have a more consensual 

debating system and have semi  cyclical debating chambers. The committees tend 

to be more important than the plenary chamber).
16

 

 Mencermati sistem pemerintahan parlementer, perbedaan kedua model itu 

lebih disebabkan oleh sejarah perkembangan, Dalam hal ini, westminister system 

berkembang secara evolutif  dan sistematik. Sementara itu, western European 

parliamentary model prosesnyan lebih bersifat radikal dan lebih bervariatif. 

Disebabkan fakta tersebut, kajian lebih banyak ditujukan pada karakter umum 

sistem pemerintahan parlementer. Dalam melakukan kajian, cara mudah untuk 

mengenal sistem pemerintahan adalah dengan memerhatikan dimana letak objek 

utama yang diperebutkan. Dalam sistem pemerintahan parlementer objek utama 

yang diperebutkan adalah parlemen. Berkaitan dengan itu, pemelihan umum 

parlemen menjadi sangat penting karena kekuasaan eksekutif hanya mungkin 

diperoleh setelah partai kontestan pemilihan umum berhasil meraih kursi 

mayoritas dalam parlemen. Seandainya tidak terdapat partai politik yang 

memperoleh suara mayoritas, beerapa partai politik akan bergabung (koalisi) 

untuk membentuk kabinet.  

                                                             
 16Saldi Isra, Sistem Pemerintahan Indonesia (Jakarta: Raja Grafindo  Persada, 2019), h. 

13. 
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 Secara umum terdapat tiga karakteristik utama sistem pemerintahan 

parlementer. Pertama, pemisahan figur pemegang jabatan sebagai kepala negara 

(head of state) dengan kepala pemerintahan (head government/chief executive). 

Pemisahan kedua posisi penting ini merupakan kekuatan tersendiri sistem 

pemerintahan parlementer karena tidak akan terjadi penumpukan kekuasaan 

kepala negara dan kepala pemerintahan dalam tangan satu figur dan posisi 

demikian dapat menjadi model bangunan keseimbangan keduanya. Kedua, 

parlemen merupakan episentrum kekuasaan politik. Argumentasi mendasar yang 

menyebabkan parlemen sebagai episentrum kekuasaan politik dalam sistem 

pemerintahan parlementer karena pemilihan umum hanya diselenggarakan untuk 

memilih atau mengisi anggota parlemen. Ketika mandate rakyat atau mandate 

pemilih hanya diberikan kepada parlemen, legitimasi membentuk pemerintah atau 

kabinet ditentukan berdasarkan hasil pemilihan umum anggota parlemen. Ketiga, 

tidak terdapat pemisahan tegas antara pemegang kekuasaan eksekutif dengan 

kekuasaan legislatif. Sebagai akibat dari pembentukan kabinet atau pemerintah 

yang didasarkan komposisi partai politik di parlemen dan anggota kabinet (baik 

menteri atau wakil menteri) merupakan anggota parlemen. 

b. Sistem Pemerintahan Presidensial 

 Jika sistem pemerintahan parlementer terkait dengan perkembangan sistem 

ketatanegaraan Inggris, kehadiran sistem pemerintahan presidensial tidak dapat 

dipisahkan dari desain dan model ketatanegaraan Amerika Serikat. Dalam literatur 

dinyatakan, amarika serikat tidak hanya merupakan tanah kelahiran, tetapi juga 

contoh utuh karena memenuhi hampir semua kriteria dalam sistem pemerintahan 

presidensial. Sama halnya dengan sistem pemerintahan parlementer, Sri Soematri 
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pun menyebut Amerika Serikat sebagai “the Mother” sistem pemerintahan 

presidensial.
17

  

 Berbeda dengan sejarah sistem parlemente, sistem presidensial tidak 

dibangun melalui proses evolusi yang lambat dan panjang. Secara historis, 

lahirnya sistem pemerintahan presidensial tidak terlepas dari perjuangan Amerika 

Serikat menentang dan melepaskan diri dari colonial Inggris. Sebagai bentuk 

penolakan terhadap Inggris, pembentuk konstitusi (framers of the conctitution) 

Amerika Serikat berupaya membentuk sistem pemerintahan yang berbeda dengan 

sistem yang dipraktekan Inggris, yaitu dengan memisahkan antara ekskutif dan 

legislatif. 

 Ada beberapa karakter utama sistem pemerintahan presidensial yaitu: 

Pertama, presiden memegang funsgi ganda yaitu sebagai kepala negara (head of 

state) dan sekaligus sebagai kepala pemerintahan (head government). Meskipun 

sulit dibedakan secara jelas, sebagai  kepala negara, presiden dapat dikatakan 

sebagai symbol negara yang dalam kondisi terntentu dapat mengatasi posisi 

semua lembaga atau institusi dalam negara. Sementara itu, dalam kekuasaan 

eksekutif, sebagai kepala pemerintah (chief of executife), presiden merupakan 

pemegang kekuasaan tunggal dan tertinggi. Presiden tidak hanya sekedar memilih 

anggota kabinet, tetapi juga berperan penting dalam pengambilan keputusan di 

dalam kabinet.  

 Kedua, Selain fungsi ganda presiden, karakter sistem pemerintahan 

prisedensial dapat juga dilihat dari pola hubungan antara lembaga eksekutif 

(presiden) dengan lembaga legislative. Hubungan keduanya bisa dilacak sejak 

adanya pemilihan umum yang terpisah untuk memilih presiden dan memilih 

lembaga legislatif. Pemisahan kekuasaan dalam sistem pemerintahan presidensial 

                                                             
 

17
Sri  Soematri, Sistem – Sistem Pemerintahan (Bandung: Tarsito, t.th), h. 47. 
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biasanya diartikan tidak hanya kemandirian dari cabang eksekutif dan legislatif, 

tetapi juga terdapat bahwa orang yang sama tidak dapat menajabat secara 

bersamaan di eksekutif sekaligus di legislatif. Dengan pemisahan jelas hubungan 

antara pemegang kekuasaan eksekutif dan pemegang kekuasaan legislatif, dalam 

sistem pemerintahan presidensial, pembentukan pemerintahan tidak tergantung 

pada proses politik di lembaga legislatif. Jika dalam sistem pemerintahan 

parlementer eksekutif/kabinet sangat tergantung dukungan parlemen, maka sistem 

pemerintahan presidensial dibangun dalam pakem pemisahan kekuasaan secara 

jelas (clear-cut separation of powers) antara pemegang kekuasaan eksekutif dan 

pemegang kekuasaan legislatif. 

 Ketiga, presiden tidak bertanggung jawab kepada parlemen atau lembaga 

perwakilan. Disebabkan oleh pemisahan yang tegas tersebut, secara politik 

presiden tidak bertanggung jawab secara politik kepada lembaga 

perwakilan/parlemen. Logikanya sangat sederhana, karena dipilih rakyat secara 

langsung, secara politik  presiden hanya bertanggung jawab kepada rakyat. 

Dengan adanya pakem presiden yang tidak bertanggung jawab kepada 

perwakilan/parlemen, konsep fix-term akan menyelamatkan presiden hingga 

berakhirnya masa jabatan dan konsep tersebut berpeluang disampingi bilaman 

terjadi pelanggaran terhadap pasal pemakzulan. Dalam teori hukum tata negara, 

pemberhentian presiden di tengah masa jabatan merupakan a legal process of 

removing an undersireble person from public office. Tindakan ini merupakan 

upaya extraordinary menerobos karakter fix term. dalam sistem pemerintahan 

presidensial. Sebagai sebuah upaya extraordinary untuk mendakwa pejabata 

publik (public officials). 

 Pola hubungan yang terpisah merupakan penerapan dari konsep pemisahan 

kekuasaan (separation of power), sebagai karakter dasar yang membedakan 
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dengan sistem pemerintahan parlementer, para pendukung sistem pemerintahan 

presidensial menyatakan setidaknya terdapat empat keuntungan dasar sistem 

presidensial. Pertama, dengan dipilih secara langsung , posisi dan kekuasaan 

presiden menjadi lebih legitimate karena mendapat mandate langsung (direct 

mandate) pemilih. Berbeda dengan perolehan mandate itu, dalam sistem 

pemerintahan parlementer, perdana mentri diangkat melalui proses penunjukan 

(oppointed indirectly) didasarkan kepada komposisi dukungan (partai) politik 

parlemen. Kedua, pemisahan antara lembaga-lembaga negara terutama antara 

pemegang kekuasaan ekskutif dan pemegang kekuasaan legislatif sehingga kedua 

lembaga dapat melakukan pengawasan terhadap lembaga negara lainnya untuk 

mencegah terjadinya penumpukan dan penyalahgunaan kekuasaan. Ketiga, 

dengan posisi sentral dalam jajaran eksekutif, presiden dapat mengambil dan 

memutuskan kebijakan strategis yang amat menentukan secara cepat. Keempat, 

dengan masa jabatan yang tepat kecuali terbukti telah melakukan pelanggaran 

terhadap pasal pemakzulan sebagaimana diatur dalam konsitusi, posisi presiden 

lebih stabil dibandingkan perdana mentri yang dapat diganti setiap waktu karena 

adanya mekanisme mosi tidak percaya. 

B. Peran Pemerintah dalam Pemunuhan Hak atas Kesehatan 

 Tipologi tripatrit merupakan sebuah kerangka yang secara khusus 

membedakan kewajiban pemerintah untuk menghormati, melindungi dan 

memenuhi setiak hak asasi manusia.
18

 Kewajiban pemerintah untuk menghormati 

(respect) merupakan kewajiban negative untuk tidak bertindak atau untuk 

menahan diri, kewajiban untuk melindungi (protect) merupakan kewajiban positif 

untuk melindungi individu terhadap tindakan tertentu oleh pihak ketiga. dan 

                                                             
 18Jimly Asshiddiqie, Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara (Jakarta: Raja  Grafindo 

Persada, 2013), h. 53. 
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memenuhi (fulfil) merupakan untuk menyediakan atau memudahkan layanan 

tertentu bagi setiap warga. 

 Kewajiban negara untuk menghormati, melindungi dan memenuhi 

berkaitan dengan hak atas kesehatan yaitu:
19

 

1. Kewajiban untuk menghormati: 

a. Kewajiban untuk menghormati akses setara ke pelayanan kesehatan yang 

tersedia dan tidak menghalangi individu atau kelompok dari akses mereka ke 

pelayanan yang tersedia. 

b. Kewajiban untuk tidak melakukan tindakan yang mengganggu kesehatan, 

seperti kegiatan yang menimbulkan polusi lingkungan. 

2. kewajiban untuk melindungi 

a. Kewajiban untuk melakukan langkah-langkah di bidang perundang-undangan 

dan langkah-langkah lain di bidang untuk menjamin bahwa warga memiliki 

akses (setara) ke pelayanan kesehatan jika disediakan oleh pihak ketiga. 

b. Kewajiban untuk melakukan langkah-langkah di bidang perundang-undangan 

dan langkah-langkah lain untuk melindungi manusia dan pelanggaran di bidang 

kesehatan oleh pihak ketiga. 

3. Kewajiban untuk memenuhi 

a. Kewajiban untuk mengadopsi kebijakan kesehatan nasional dan untuk 

menyediakan bagian secukupnya dari dana kesehatan yang tersedia. 

b. Kewajiban untuk menyediakan layanan kesehatan yang diperlukan atau 

menciptakan kondisi warga memiliki akses memadai dan mencukupi ke 

pelayanan kesehatan, termasuk pelayanan  perawatan serta air bersih layak 

minum dan sanitasi memadai. 

                                                             
 19Tim Penyusun,  JKN: Hak Atas Kesehatan dan Kewajiban Negara (Jakarta: Kontras, 

2009), h. 3. 
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 Peranan pemerintah daerah dalam penyediaan pelayanan publik maka ada 

beberapa urusan yang menjadi kewenangan daerah dalam rangka menjalankan 

rumah tangganya sendiri. Berdasarkan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 

tentang pemerintah daerah urusan menjadi kewenangan daerah meliputi urusan 

wajib dan urusan pilihan. 

 Urusan pemerintah wajib merupakan suatu urusan pemerintahan yang 

berkaitan dengan pelayanan dasar meliputi: Perencanaan dan pengendalian 

pembangunan, perencanaan, pemanfaatan dan pengawasan tata ruang, 

penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, penyediaan 

sarana dan prasarana umum, penanganan bidang kesehatan, penyelenggaraan 

pendidikan dan alokasi sumber daya manusia potensial, penanggulangan masalah 

sosial, pelayanan bidang ketenagakerjaan, fasilitasi pengembangan koperasi, 

usaha kecil dan menengah, pengendalian lingkungan hidup, pelayanan 

pertanahan, pelayanan kependudukan dan catatan sipil, pelayanan administrasi 

umum pemerintahan, pelayanan administrasi penanaman modal, penyelenggaraan 

pelayanan dasar lainnya, urusan wajib lainnya yang diamanatkan oleh peraturan 

perundang- undangan.  

 Urusan pemerintahan yang bersifat pilihan terkait erat dengan potensi 

unggulan dan kekhasan daerah. Urusan pilihan meliputi urusan pemerintahan 

yang secara nyata ada dan berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan 

masyarakat sesuai dengan kondisi, kekhasan dan potensi unggulan daerah yang 

bersangkutan antara lain pertambangan, perikanan, pertanian, perkebunan, 

kehutanan, dan pariwisata.
20

 

 Selanjutnya dalam Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang 

Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintahan Daerah Provinsi dan 

                                                             
 20Robiyati Podungge, “Peran Pemerintah Daerah dalam Peningkatan Kualitas Pelayanan 

Bidang Kesehatan”, Jurnal Inovasi 7, no. 1 (Maret-2010): h. 5. 
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Pemerintahan Daerah Kabupaten Kota dibagi menjadi urusan wajib dan urusan 

pilihan. Urusan wajib adalah urusan pemerintahan daerah provinsi dan 

kabupaten/kota, berkaitan dengan pelayanan dasar. Urusan ini meliputi: 

pendidikan, kesehatan, lingkungan hidup, pekerjaan umum, penataan ruang, 

perencanaan pembangunan perumahan, kepemudaan dan olahraga, penanaman 

modal, koperasi dan usaha kecil dan menengah, kependudukan dan catatan sipil, 

ketenagakerjaan, ketahanan pangan, pemberdayaan perempuan dan perlindungan 

anak, keluarga berencana dan keluarga sejahtera, perhubungan, komunikasi dan 

informatika, pertanahan: kesatuan bangsa dan politik dalam negeri, otonomi 

daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, 

kepegawaian dan persandian, pemberdayaan masyarakat dan desa, sosial, 

kebudayaan, statistik kearsipan dan perpustakaan. 

 Sedangkan urusan pilihan adalah urusan pemerintahan yang secara nyata 

ada dan berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan 

kondisi, kekhasan dan potensi unggulan daerah yang bersangkutan. Urusan 

pilihan ini meliputi, kelautan dan perikanan, pertanian, kehutanan, energi dan 

sumber daya mineral, pariwisata, industri, perdagangan dan ketransmigrasian. 

 Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 

dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007, maka pelayanan kesehatan 

termasuk urusan wajib pemerintah daerah yang wajib diselenggarakan oleh 

pemerintahan daerah provinsi dan kabupaten/kota. Dalam kerangka otonomi 

daerah maka pemerintahan daerah berwenang untuk mengatur urusan 

pemerintahan yang bersifat lokalitas menurut prakarsa sendiri berdasarkan 

aspirasi masyarakat. Dengan demikian desentralisasi sebenarnya menjelmakan 

otonomi masyarakat setempat untuk memecahkan berbagai masalah dan 

pemberian layanan yang bersifat lokalitas demi kesejahteraan masyarakat yang 
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bersangkutan. Oleh karena itu keterlibatan masyarakat sangat penting dalam 

memberikan masukan tentang kualitas pelayanan yang diterima agar penentuan 

kualitas pelayanan publik tidak hanya ditentukan oleh pemerintah secara bersama-

sama antara provider dengan user, customer, client dan citizen sebagai komunitas 

masyarakat pengguna jasa pelayanan. 

 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi 

Birokrasi Republik Indonesia Nomor 58 tahun 2002 mengelompokkan pelayanan 

publik menjadi tiga yaitu: pelayanan administratif, pelayanan barang dan 

pelayanan jasa. Pelayanan jasa didefinisikan sebagai jenis pelayanan yang 

diberikan oleh unit pelayanan berupa sarana dan prasarana serta penunjangnya. 

Produk akhirnya berupa jasa yang mendatangkan manfaat bagi penerimanya 

secara langsung dan  habis terpakai dalam jangka waktu tertentu.  

 Berdasarkan definisi tersebut maka dapat dipahami bahwa pelayanan 

kesehatan merupakan termasuk dalam bentuk pelayanan jasa. Adapun pelayanan 

kesehatan adalah setiap upaya yang diselenggarakan sendiri atau bersama-sama 

dalam suatu organisasi untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan, mencegah 

dan menyembuhkan penyakit serta memulihkan kesehatan perseorangan, 

keluarga, kelompok dan ataupun masyarakat. 

 Pembangunan bidang kesehatan pada dasarnya ditujukan untuk 

meningkatkan kesadaran, kemauan dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang 

untuk mewujudkan derajat kesehatan yang optimal sebagai salah satu unsur 

kesejahteraan sebagaimana diamanatkan oleh pembukaan Undang-undang Dasar 

Republik Indonesia Tahun 1945. Kesehatan sebagai hak asasi manusia (HAM) 

harus diwujudkan dalam bentuk pemberian berbagai upaya kesehatan kepada 

seluruh masyarakat melalui penyelenggaraan  pembangunan kesehatan yang 

berkualitas dan terjangkau oleh masyarakat. 



40 
 

 Kesehatan masyarakat adalah pilar pembangunan bangsa. Kesehatan 

adalah salah satu kebutuhan dasar manusia. Begitu pentingnya, sehingga sering 

dikatakan bahwa kesehatan segala-galanya tanpa kesehatan segala-galanya tidak 

bermakna.
21

 Oleh karena itu setiap kegiatan upaya untuk meningkatkan derajat 

kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya dilaksanakan berdasarkan prinsip 

nondiskriminatif, partisipatif, perlindungan dan berkelanjutan yang sangat penting 

artinya bagi pembentukan sumber daya manusia Indonesia, peningkatan 

ketahanan dan daya saing bangsa, serta pembangunan nasional. 

 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang 

Kesehatan, mengisyaratkan bahwa setiap individu, keluarga dan masyarakat 

berhak memperoleh perlindungan terhadap kesehatannnya, dan negara 

bertanggung jawab mengatur agar terpenuhi hak hidup sehat bagi penduduknya 

termasuk bagi masyarakat miskin dan tidak mampu. Upaya mewujudkan hak 

tersebut pemerintah harus menyelenggarakan pelayanan kesehatan yang merata, 

adil dan terjangkau bagi seluruh lapisan masyarakat. Untuk itu pemerintah perlu 

melakukan upaya-upaya untuk menjamin akses yang merata bagi semua 

penduduk dalam memperoleh pelayanan kesehatan.  

 Hak Asasi manusia secara substansial telah diatur dalam UUD NKRI 

Tahun 1945. Salah satu hak asasi manusia yang diatur adalah hak atas kesehatan. 

Pasal 28 H, ayat (1) UUD Tahun 1945, menyatakan dengan tegas bahwa “setiap 

orang berhak memperoleh pelayanan kesehatan”.
22

 Dengan masuknya hak 

kesehatan ke dalam konstitusi, maka hak atas kesehatan secara resmi merupakan 

hak hukum positif yang dilindungi oleh pemerintah dan pemerintah wajib untuk 

                                                             
 21Indra Perwira, Kesehatan Sebagai Hak Asasi Manusia (Bandung: Universitas 

Padjajaran, 2009), h. 138. 

 
22

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia , Pasal 28 H. 
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memenuhi hak kesehatan warga negaranya melalui usaha-usaha yang nyata dan 

konkrit. 

 Hak atas kesehatan mempunyai ruang lingkup yang lebih luas, ia tidak 

hanya menyangkut hak atas individu (an sich), tetapi meliputi semua faktor yang 

memberi konstribusi terhadap hidup yang sehat (healthy self) terhadap individu, 

seperti masalah lingkungan, nutrisi, perumahan dan lain-lain. Sementara hak atas 

kesehatan dan hak atas pelayanan kedokteran yang merupakan hak-hak pasien, 

adalah bagian yang lebih spesifik dari hak atas kesehatan. 

 Sudah menjadi konsensus dalam konstitusi Indonesia bahwa hak atas 

kesehatan merupakan hak mendasar bagi manusia. Falsafah dasar dari jaminan 

hak atas kesehatan sebagai HAM merupakan (raison d’etre) kemartabatan 

manusia (human dignity.)
23

 Kesehatan adalah hak fundamental setiap manusia. 

Karena itu setiap individu, keluarga maupun masyarakat berhak memperoleh 

perlindungan terhadap kesehatannya, dan pemerintah bertanggung jawab 

mengatur dan melindungi agar masyarakat terpenuhi hak hidup sehatnya termasuk 

masyarakat miskin yang tidak mampu.  

C. Hak Asasi Manusia tentang Penyandang Disabilitas 

 Hak asasi manusia adalah kritstalisasi berbagai sistem nilai dan filsafat 

tentang manusia dan seluruh aspek kehidupannya. Fokus utama dari hak asasi 

manusia merupakan martabat dan kehidupan manusia. Martabat manusia 

terganggu ketika mereka menjadi korban perbudakan, penyiksaan atau 

pemiskinan termasuk hidup tanpa kecukupan sandang, pangan dan perumahan.
24

 

                                                             
 23Majda El Muhtaj, Dimensi-Dimensi Hak Asasi Manusia: Mengurai Hak Ekonomi, 

Sosial dan Budaya (Jakarta: Rajawali Pers, 2008), h. 152. 

 24Eko Riyadi, Hukum Hak Asasi Manusia Perspektif Internasional, Regional dan 

Nasional (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2018), h.1. 
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 Deklarasi Universal hak asasi manusia oleh Peserikatan Bangsa-Bangsa 

(PBB) tahun 1948 (Indonesia ikut menandatangani) dan UUD RI Tahun 1945 

pada pasal 28 H, menetapkan bahwa kesehatan adalah hak dasar setiap individu 

dan semua warga negara. Oleh sebab itu, dalam perspektif pemenuhan hak dasar 

warga negara atas kesehatan, pemerintah terikat tanggung jawab untuk menjamin 

akses yang memadai bagi setiap warga negara atas pelayanan kesehatan yang 

optimal. Sebagai upaya untuk menghormati (to respect) melindungi (to protect) 

dan memenuhi  (to fulfil) kewajiban negara mengimplementasikan norma-norma 

HAM pada hak atas kesehatan, harus memenuhi prinsip-prinsip yaitu: 

a. Ketersediaan pelayanan kesehatan 

b. Aksesbiilitas 

c. Penerimaan 

d. Kualitas 

 Sementara itu, dalam bentuk kewajiban negara untuk memenuhi hak atas 

kesehatan diinternalisasikan dalam bentuk kewajiban pemerintah dengan prinsip 

yaitu: 

a. Menghormati hak atas kesehatan 

b. Melindungi hak atas kesehatan dan 

c. Memenuhi hak atas kesehatan 

 Konvenan Internasional tentang hak ekonomi, sosial dan budaya berkaitan 

hak untuk pencapaian standar kesehatan yang tinggi, menyebutkan bahwa jaminan 

akses atas layanan kesehatan yang memadai diantaranya adalah meliputi 

aksesibilitas finansial, yaitu bahwa layanan kesehatan harus terjangkau bagi 

seluruh warga negara. 
25

 Oleh karena itu, pemerintah bertanggung jawab untuk 

                                                             
 25Adenantera Dwicaksono, Analisis Pembiayaan Jaminan Kesehatan di Daerah 

(Bandung: Perkumpulan Inisiatif, 2010), h. 7. 
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memastikan ketersediaan sumber daya finansial bagi penyelenggaraam layanan 

kesehatan yang memadai sedemikian rupa terjangkau bagi kalangan masyarakat. 

 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2004 tentang 

Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN), menjelaskan bahwa tanggung jawab 

negara dalam memenuhi akses warga terhadap kesehatan adalah mengeluarkan 

kebijakan atau program asuransi kesehatan yang adil dan dapat dijangkau oleh 

semua warga negara. Pemerintah berkewajiban merumuskan dan 

mengimplementasikan kebijakan yang adil, termasuk di dalamnya asuransi 

kesehatan bagi warga negara. 

 Undang-Undang tersebut menjelaskan bahwa seluruh warga negara berhak 

untuk mendapatkan jaminan kesehatan tanpa membeda-bedakan warga negaranya 

khususnya bagi warga yang penyandang disabilitas mereka berhak mendapatkan 

pelayanan yang khusus dan  memadai.  

 Dengan adanya pengesahan peraturan perundang-undangan tentang 

penyandang disabilitas dilaksanakan sebagai bentuk pengakuan bahwa semua 

warga negara di Indonesia memiliki kedudukan yang sama sederajat termasuk 

orang dengan disabilitas. negara juga mengakui sebagian besar penyandang 

disabilitas di Indonesia hidup dalam keadaan terbelakang, rentan dan miskin yang 

dikarenakan adanya hambatan, kesulitan, pembatasan dan penghilangan atau 

pengurangan hak penyandang disabilitas. Dengan adanya Undang-Undang 

penyandang disabilitas pemenuhan hak penyandang disabilitas dilakukan sesuai 

beberapa prinsip utama, yaitu: 

a. Penghormatan terhadap martabat 

b. otonomi individu 

c. partisipasi penuh 

d. keragaman manusia dan kemanusiaan 
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e. kesamaan kesempatan 

f. tanpa diskriminasi 

g. kesetaraan 

h. aksebilitas 

i. kapasitas yang terus berkembang dan identitas anak 

j. inklusif 

k. perlakuan khusus dan perlindungan lebih.
26

 

 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 tentang 

Penyadang Disabilitas memberikan pengertian bahwa penyadang disabilitas setiap 

orang yang mengalami keterbatasan fisik, mental, intelektual, dan sensorik dalam 

waktu yang lama dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami 

kesulitan dan hambatan untuk berpartisipasi secara efektif dan penuh dengan 

warga negara lainnya sesuai dengan kesamaan hak.
27

 

 Perbedaan pandangan antara Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 

4 Tahun 1997 dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 

adalah Undang-Undang yang lama menempatkan kecacatan pada bagian fisik. 

kecatatan didefinisikan sebagai kerusakan fisik yang harus diobati (medical 

model). Sedangkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 

menempatkan disabilitas bukan pada kerusakan fisik namun pada konteks 

terhambatnya interaksi sosial (social barier) termasuk interaksi dengan 

lingkungan karena keterbatasan fisiknya.
28

 

                                                             
 26Eko Riyadi, Hukum Hak Asasi Manusia Perspektif Internasional, Regional dan 

Nasional, h. 256. 

 27Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 tantang Penyandang 

Disabilitas. 

 28 Eko Riyadi, Hukum Hak Asasi Manusia Perspektif Internasional, Regional dan 

Nasional, h. 257. 



45 
 

  

 Penyandang disabilitas terdiri dari empat jenis yaitu penyandang 

disabilitas fisik, penyandang disabilitas mental, penyandang disabilitas intelektual 

dan penyandang disabilitas sensorik. Kategori hak yang diakui dalam Undang-

Undang Nomor Republik 8 Tahun 2016 secara umum terdiri dari hak politik, sipil 

serta ekonomi, sosial dan budaya sebagaimana telah diatur pada Deklarasi 

Universal Hak Asasi Manusia, Konvenan Internasional Hak sipil dan Politik dan 

Konvenan Internasional tentang Hak Ekonomi, Hak Sosial dan Hak Budaya. 

 Khusus bagi proses penegakan hukum, penyandang disabilitas hanya dapat 

diperiksa 4oleh aparat penegak hukum sesudah mendapatkan pertimbangan atau 

saran dari tenaga kesehatan atau dari dokter tentang kondisi kesehatan, psikiater 

atau psikolog tentang kondisi kejiwaan dan pekerja sosial tentang kondisi 

psikosial. 

D. Prosedur Penanganan Orang dalam Gangguan Jiwa 

 Prosedur penanganan ODGJ harus melibatkan berbagai pihak dalam 

kemitraan dan pemberdayaan, Masalah kesehatan jiwa harus dipahami dan 

dianggap menjadi masalah bersama. Memiliki mitra pemengku kepentingan dan 

upaya advokasi yang dilakukan harus dirasakan efektif. Terkait hal penting lain 

adalah membangun system layanan kesehatan jiwa dengan memiliki fasilitas 

kesehatan jiwa yang cukup, memiliki kemampuan dan fasilitas layanan kesehatan 

yang cukup (preventif dan rehabilitatif) dan sistem rujukan berjanjang dan dua 

arah yang berjalan sesuai dengan harapan. 

 Sesuai dengan pasal 144 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang 

Kesehatan atau  kesejahteraan adalah pencapaian personal dan kolektif promosi  

kesehatan sebagai segala intervensi, berbasis lingkungan dan berbasis behavioral, 

yang berusaha menunjukan dan memungkinkan perubahan-perubahan pada status 

kesehatan individu dan populasi. 
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 Aspek preventif dalam penanganan kesehatan jiwa dilakukan untuk 

mencegah terjadinya resiko gangguan kejiwaan agar tidak meluas menjadi 

gangguan kejiwaan agar tidak meluas menjadi gangguan jiwa yang berat, maka 

mutlak dilakukan intervensi. Selanjutnya aspek kuratif dalam proses penanganan 

kesehatan jiwa lebih lebih banyak menekankan pada intervensi medis oleh karena 

itu dokter spesialis kedokteran jiwa dan perawat kejiwaan merupakan tenaga 

professional yang paling dibutuhkan untuk menyediakan pelayanan kesehatan 

jiwa yang memadai dirumah sakit maupun puskesmas. 

 Rehabilitatif, proses rehabilitative pada penanganan kesehatan jiwa 

berbeda dengan rehabilitasi kesehatan umumnya. Dalam tahapan ini aspek 

rehabilitasi bertujuan untuk mengembalikan fungsi personal dan sosial. Seiring 

dengan perbaikan fungsi tersebut pasien masih tetap menjalankan prosedur kuratif 

yang berfungsi untuk mengontrol pemicu gangguan kejiwaan, artinya aspek 

rehabilitatif dan kuratif tidak dapat dipisahkan dalam perbaikan kualitas hidup 

ODGJ. 

E. Pemeliharaan dan Pemunuhan Hak-Hak Penderita Gangguan Jiwa 

Menurut Siyasah Dusturiyah 

 Hak asasi manusia dalam siyasah dusturiyah dijelaskan secara transenden 

untuk kepentingan manusia melalui syariat Islam yang diturunkan melalui wahyu. 

Menurut ajaran Islam manusia merupakan makhluk yang bebas yang mempunyai 

ssssstugas dan tanggung jawab, maka dari itu manusia mempunyai hak dan 

kebebasan. Dasarnya adalah keadilan yang ditegakkan atas dasar egaliter tanpa 

pandang bulu atau persamaan. Maksudnya tugas yang diemban tidak akan 

terwujud tanpa kebebasan, sedangkan kebebasan secara eksitensial tidak akan 

terwujud tanpa tanggung jawab itu sendiri.  
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 Hak asasi manusia dalam siyasah dusturiyah mengandung prinsip-prinsip 

dasar terkait kebebasan, persamaan dan penghormatan terhadap sesame manusia. 

Persamaan maksudnya siyasah syar’iyyah memandang semua manusia sama yang 

membedakan hanyalah prestasi ketakwaanya. Sebagaimana dalam firman Allah 

swt. QS al-Hujurat/13:49: 

 

                               

                             

              

 
Terjemahnya: 

“Wahai manusia! Sungguh, Kami telah menciptakan kamu dari seorang 
laki-laki dan seorang perempuan, kemudian Kami jadikan kamu berbangsa-
bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang 
paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. 
Sungguh, Allah Maha Mengetahui, Mahateliti”.

29
 

Kebebasan merupakan hak mutlak dan sejati bagi semua manusia. 

Manusia diakui secara universal. Tanpa kebebasan manusia tidak akan mampu 

mengemban serta memenuhi fungsi kekhalifahannya di bumi. Dalam prinisp ini 

terkandung pokok-pokok hak-hak dasar manusia yang lainnya yaitu: 

1. Kebebasan dari setiap bentuk pemaksaan 

2. Kebebasan beragama dan berkeyakinan 

3. Kebebasan mengungkapkan pendapat, berkumpul dan berserikat 

4. Kebebasan dari ancaman penyiksaan dan rasa takut  

5. Jaminan keadialan dan tidak memihak dalam hukum.
30

 

                                                             
 29Kementrian Agama Republik Indonesia. Al-Qur’an dan terjemahan  (Solo: Abyan, 

2014), h. 

 30Kamaruddin Hidayat dan Anas Urbaningrum, Islam dan Hak Asasi Manusia Dalam 

Pandangan Nurcholish Madjid (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2011), h. 145. 
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 Kebebasan merupakan elemen penting dalam siyasah dusturiyah. 

Kehadiran siyasah dusturiyah memberikan jaminan kepada kebebasan manusia 

agar terhindar dari tekanan, baik yang berkaitan dengan masalah agama, politik 

dan ideologi. Namun demikian, adanya kebebasan terhadap manusia bukan berarti 

dapat menggunakan kebebasan secara mutlak tetapi dalam kebebasan tersebut 

terkandung hak dan kepentingan orang lain yang harus dijaga dan dihormati pula. 

Islam mengajarkan kepada seluruh manusia untuk saling mencintai antar 

suadaranya seperti ia mencintai diri sendiri, dan itu merupakan persyaratan 

kesempurnaan iman. Meskipun orang tersebut penderita gangguan jiwa kita harus 

menghormati dan menjaganya. 

 Diberbagai ayat dalam al-Qur’an disebut istilah-istilah yang dapat 

dikategorikan sebagai gangguan jiwa seperti qalbu yang sakit (maradhan), 

majnun, maftuun, dan jinnatuun, yang ketiga-tiganya diterjemahkan sebagai 

“gila”. 
31

 

 Al-Qur’an menyebutkan bahwa adanya qalbu (hati) nafs, dan aql (akal) 

yang dianggap sebagai potensi kejiwaan, yang ketiganya berkembang sejak masa 

bayi sampai mencapai maturitas, dan ketiganya saling berintegrasi dengan baik 

dan membentuk jiwa yang sehat. Sebaliknya jika salah satu dari padanya 

terganggu perkembangan terutama jika terjadi pada qalbu, maka dapat terjadi 

gangguan jiwa. 

 Masyarakat  pada umumnya memberikan stigma negatif kepada kelompok 

penderita gangguan jiwa. Mereka dianggap telah kehilangan hak asasinya. Orang 

gila sering di olok-olok dan diganggu. Dalam hukum di Indonesia, mereka ini 

tidak dmasukkan sebagai subjek hukum. Kondisi inilah yang membuat hak-hak 

asasi mereka terlanggar Pemantauan yang dilakukan Komnas HAM pada pemilu 

                                                             
 

31
Dadang Hawari, Sejahtera di usia Senja (Jakarta: FKUI, 2007), h. 225. 
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Legislatif dan Pemilu Presiden menyimpulkan bahwa puluhan ribu kelompok 

penderita gangguan jiwa tidak bisa ikut memilih. Padahal, hak ini dijamin dalam 

konstitusi maupun hukum perundangan yang ada.
32

 

 Stigma dan deskriminasi mengakibatkan hilangnya banyak kesempatan, 

baik bagi penderita maupun keluarganya. Kesempatan ini meliputi banyak hal, 

mulai dari memperoleh pendidikan, pekerjaan, berperan sebagai bagian dari 

masyarakat, misalnya kehilangan hak suara dalam pemilihan umum, hingga 

kehilangan akses untuk mendapatkan fasilitas layanan kesehatan yang memadai 

karena kurangnya perhatian terhadap masalah kesehatan jiwa.  

 Semua kondisi ini merujuk pada masalah pengangguran, kemiskinan, 

gelandangan dan berbagai macam perlakuan salah dan tindak kekerasan. Beban 

yang diterima oleh keluarga tidak jauh berbeda dengan penderita, baik ekonomi, 

sosial maupun psikologis. Hal ini tentu terasa lebih besar karena ketidaktahuan 

keluarga untuk berperan dalam membantu, termasuk ketidakmampuan untuk 

mengakses layanan kesehatan jiwa yang lebih dikarenakan ketidaksediaan sarana 

tersebut ditingkat masyarakat. 

 Kendala lain adalah keterbatasan kesediaan obat-obatan bagi pasien 

dengan gangguan jiwa. Apabila obat tersebut telah tersedia, harganya belum 

mampu terjangkau oleh sebagian masyarakat. Karena pada umumnya orang 

dengan gangguan jiwa memerlukan pengobatan dalam waktu lama maka faktor 

biaya pengobatan merupakan salah satu penyebab terputusnya proses pengobatan. 

 Upaya dalam pelayanan terhadap penderita gangguan jiwa, hak dan 

martabatnya harus dijaga dan diperhatikan. Meskipun mereka kompoten 

gangguan jiwa ringan atau yang telah diobati,  namun sering kali keluarga atau 

                                                             
 32Komisi Nasional Hak  Asasi Manusia, Mewujudkan Pemenuhan HAM ODMK. 

http://jurnal_ham_pemenuhan_ham_odmk/  diakses pada 4, maret 2023. 

http://jurnal_ham_pemenuhan_ham_odmk/
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petugas kesehatan mengenggap mereka inkompeten dan memperlakukan mereka 

secara paternalistik, seperti memaksa berobat dan memaksa minum obat. 

 Adanya anggapan keliru di masyarakat tentang gangguan jiwa yang 

beranggapan bahwa gangguan jiwa merupakan penyakit turunan, tidak bisa 

disebuhkan, dan kutukan. Hal ini menyebabkan pihak keluarga suli menerima 

kenyataan bahwa salah satu anggota keluarganya mengalami gangguan jiwa, 

situasi ini juga dapat menimbulkan aib didalam keluarga dianggap merusak 

kehormatan dan martabat keluarga dan keturunan selanjutnya. Untuk itu, keluarga 

berusaha menyembunyikan anggota keluarganya yang mengalami gangguan jiwa 

dengan cara memasung dan mengisolasinya dari masyarakat.  

 Komnas HAM melihat masalah penanganan kelompok penderita 

gangguan jiwa yang berkaitan erat dengan hak asasi manusia. Dalam Undang-

Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, HAM adalah 

seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai 

mahkluk Tuhan yang Maha Esa dan merupakan anugrahnya yang wajib 

dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum pemerintah dan 

setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. 

Sedangkan HAM sepenuhnya merupakan kewajiban negara (state obligation), 

mulai dari kewajiban untuk menghormati (state obligation to respect).  

 Siyasah dusturiyah mencakup bidang kehidupan yang sangat luas dan 

kompleks. Keseluruhan persoalan tersebut, persoalan siyasah dusturiyah 

umumnya tidak lepas dari dua hal pokok: pertama, dalil-dalil kulli yang berisikan 

ayat-ayat al-Qur’an maupun hadist, maqashid al-shari’ah dan semangat ajaran 

Islam didalam mengatur masyarakat yang tidak akan berubah bagaimanapun 

perubahan masyarakat. Karena dalil-dalil kulli menjadikan didalam mengubah 

masyarakat dan menjadikan sebagai aturan dasar menetapkan hukum. Kedua, 
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aturan-aturan yang dapat berubah karena perubahan situasi dan kondisi, termasuk 

didalamnya hasil ijtihad para ulama. 

 Siyasah dusturiyah  sama halnya dengan undang-undang dasar suatu 

negara yang dijadikan rujukan aturan perundang-undangan dalam menegakkan 

hukum. Prinsip-prinsip yang diletakan Islam dalam perumusan Undang-Undang 

dasar adalah jaminan hak asasi manusia setiap anggota masyarakat dan persamaan 

kedudukan semua orang sama dimata hukum, tanpa membedakan steratifikasi 

sosial, kekayaan, pendidikan, dan agama. Pembahasan tentang konstitusi juga 

berkaitan dengan sumber-sumber dan kaidah perundang-undangan disuatu negara 

untuk diterapkan, baik sumber material, sumber sejarah, sumber perundang-

undangan, maupun sumber penafsirannya. 

 Sumber siyasah dusturiyah adalah al-Qur’an yaitu ayat-ayat yang 

berkaitan dengan prinsip-prinsip kehidupan kemasyarakatan, dalil-dalil kulli dan 

semangat ajaran al-Qur’an. Kemudian kedua, adalah hadis-hadis yang berkaitan 

dengan imamah dan kebijaksanaan kebijaksanaan Rasulullah SAW didalam 

menerapkan hukum di negeri Arab. Ketiga, adalah kebijakan-kebijakan khulafa 

al-rasyidin dalam mengendalikan pemerintahan meskipun mempunyai perbedaan 

dalam gaya pemerintahannya sesuai dengan pembawa masing-masing, tetapi ada 

kesamaan alur kebijakan yaitu, berorientasi sebesar-besarnya kepada 

kemaslahatan rakyat. Keempat, adalah hasil para ijtihad ulama’ didalam masalah 

siyasah dusturiyah hasil ijtihad ulama.  Dalam mencapai kemaslahatan umat 

haruslah terjamin dan terpelihara dengan baik. Sumber kelima, adalah adat 

kebiasaan suatu bangsa yang bertentangan dengan prinsip-prinsip al-Qur’an dan 

hadis.  Adat kebiasaan semacam ini tidak tertulis yang sering di istilahkan dengan 

konvensi. Maka dari itu akan ditinjau pandangan siyasah dusrturiyah terhadap 

orang gangguan jiwa. 
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 Kata jiwa berasal dari Bahasa Arab an-nafs yang secara bahasa artinya 

sebagai diri atau secara lebih sederhana bisa diartikan sebagai jiwa. Di beberapa 

ayat al-Qur’an disebutkan istilah-istilah yang dapat dikelompokkan sebagai 

gangguan jiwa seperti kalbu yang sakit (maradhun), majnun/jinnatun, dan maftun. 

yang keduanya diartikan sebagai gila, nafs yang kotor sebagai kebalikan dari nafs 

yang suci.
33

 

 Istilah tahzan berarti bersedih hati juga disebutkan beberapa ayat al-

Qur’an. Di samping itu ada istilah yang dimana merupakan sebagai sifat manusia 

yang menjadi sumber kecemasan atau kegelisahan seperti manusia bersifat 

terburu-buru, melampaui batas, berkeluh kesah, ingkar tidak mau bersyukur, serta 

banyak istilah-istilah sebagai perilaku yang buruk. Di dalam al-Qur’an disebut 

Qalb (hati), aql (akal) dan nafs (jiwa) yang bisa dianggap sebagai penyebab 

potensi kejiwaan, yang ketiga tersebut berkembang sejak masih bayi hingga 

mencapai maturitas dan ketiganya saling beritegritasi dengan baik dan kemudian 

membentuk jiwa yang sehat. Sebaliknya jika salah satu dari ketiga tesebut 

terganggu perkembangannya terutama jika terjadi pada qalbu (hati) maka dapat 

menyebabkan terjadinya gangguan jiwa.
34

 

 Menurut pandangan Islam, kesehatan mental atau jiwa adalah suatu 

keadaan yang memungkinkan perkembangan fisik (biologic), emosional 

(affective), intelektual (rasio/cognitive), dan spiritual (agama) yang optimal dari 

seseorang dan dari perkembangan itu berjalan sesuai dengan keadaan orang lain. 

Arti kesehatan mental memiliki sifat-sifat yang harmonis (serasi) dan 

memperhatikan semua segi-segi dalam kehidupan manusia dalam hubungannya 

dengan tuhan (vertical) dan antar sesama manusia (horizontal) dan lingkunganya.  

                                                             
 33Amin Najar, Mengobati Gangguan Jiwa, Terjemahan Ija Suntana (Jakarta: Penerbit 

Hikmah Mizan Publika, 2005), h. 18. 

 
34

Amin Najar, Mengobati Gangguan Jiwa, h. 19. 
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 Islam sebagai agama yang ajarannya diwahyukan Allah Swt kepada 

manusia melalui Nabi Muhammad Saw sangat sarat nilai dan bukan hanya tentang 

satu segi, namun tentang berbagai segi dari berbagai kehidupan manusia. 

Sebagaimana yang terkandung di dalam al-Qur’an. Quraish Shihab menyebutkan 

bahwa Islam mempunyai aturan-aturan atau syari’at yang melindungi agama, 

jiwa, keturunan, akal, jasmani dan harta benda. Tiga dari keenam hal tersebut 

yakni jiwa, jasmani,dan akal sangat terkait erat dengan kesehatan, maka dari itu 

islam sangat sarat dengan tuntutan bagaimana memilihara kesehatan.
35

 

 Dalam paradigma al-Qur’an, terdapat banyak sekali ayat-ayat yang 

membahas tentang kesehatan baik itu dari kejiwaan, fisik, sosial dan kerohanian. 

Penjelasan dalam ayat al-Qur’an  membuktikan bahwa ada hubungana antara 

kesehatan fisik dan kesehatan jiwa, selain itu Rasulullah Saw juga melarang kita 

terlalu emosional yang berlebihan agar kita bisa menikmati hidup dengan bahagia 

dan sehat. Sebagaimana dijelaskan dalam firman Allah swt. QS Al-Nahl/58:16: 
                       

 

Terjemahnya: 
”Padahal apabila seseorang dari mereka diberi kabar dengan (kelahiran) 
anak perempuan, wajahnya menjadi hitam (merah padam), dan dia sangat 
marah”.

36
 

 Akan tetapi, segala sesuatu yang berlebihan bisa berbalik menjadi tidak 

ada gunanya. Ketika keadaan tersebut dibiarkan dan menjadi kebiasaan, maka 

seseorang akan menjadi terbebani rasa gelisah, derita dan akan merasa bersedih. 

Rasulullah Saw selalu mengingatkan kepada kita dengan sabdanya “jangan 

marah”, Marah yang dimaksud disini bukanlah marah yang biasa saja tetapi marah 

                                                             
 35Suhaimi, “Gangguan Jiwa dalam Perspektif Kesehatan Mental Islam”, Jurnal Risalah 

26, no. 4 (Desember-2015): h. 6. 

 36Kementrian Agama Republik Indonesia. Al-Qur’an dan terjemahan  (Solo: Abyan, 

2014), h.  
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yang terus menerus berlanjut, melewati batas yang seharusnya, karena marah yang 

terus berlanjut akan memicu gangguan jantung kronis yang dapat menyebabkan 

kematian serta mengurangi sistem imun dan tentunya akan berefek kejiwaan 

seseorang atau gangguan mental. 

Para ahli mengemukakan bahwa sejumlah gangguan jiwa 

mempengaruhi kondisi fisik. Gangguan jiwa dan tekanan sosial yang terus 

berlanjut berdampak pada imunitas tubuh dan tentu saja akan menimbulkan 

bermacam-macam penyakit tertentu. Keadaan yang seperti ini juga menyebabkan 

kekurangan imunitas pada otak dan lain-lain.
37

 

 Penyakit kejiwaan pun bermacam-macam dan bertingkat-tingkat seperti, 

sikap angkuh, dendam, benci, fanatisme, kikir dan loba yang antara lain 

disebabkan karena bentuk berlebihan seseorang. Sedangkan rasa takut, 

pesimisme, rendah diri dal lain sebagainya merupakan karena kekurangannya.
38

 

 Mengutip pendapat yang dikemukakan oleh Ibnu Qayyim al-Jauziyah 

bahwa zikir itu merupakan makanan pokok bagi ruh dan hati. Apabila hamba 

Allah gersang dari siraman zikir, maka dapat menjadikan ia seperti tubuh yang 

terhalang untuk mendapatkan makanan pokoknya. Pernyataan tersebut 

mengindikasikan betapa pentingnya seorang mukmin selalu berdzikir kepada 

Allah dalam keadaan apapun agar dapat memenuhi kebutuhan fundamentalnya 

sehingga ruh dan hati menjadi tenang dan sehat. Kemudian juga diungkapkan 

bahwa “zikir itu merupakan sesuatu yang diridhai oleh Allah, menjauhkan diri 

dari setan, mengikis kesedihan, kesusahan, membuka pintu ma’rifah, 

mendatangkan rezeki, merupakan tanaman surge, cermin 

ketaatan,menghindarkan dari jiwa dan mengobati iman yang lemah”. Selanjutnya 

                                                             
 37Thalbah Hisham,  Ensiklopedia Mukjizat al-Qur’an dan hadist  (Jakarta: PT Sapta 

Sentosa,  2008), h. 7. 

 
38

M. Quraish Shihab, Wawasan al-Qur’an (Jakarta: Mizan, 1996), h. 190. 
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menurut imam Husain Azhahiri bahwa “seseorang di dalam mempertahankan 

kehidupanya harus mempunyai tingkatan keimanan qalbi, seseorang yang memiki 

tingkat keimanan qalbi akan senantiasa mengingat Allah dalam keadaan apapun 

dan percaya hanya Allah lah sebagai pelindung segala kehidupan. seseorang 

yang yang mempunyai keimanan qalbi akan mempunyai kekuatan untuk 

menghilangkan stress. ketakutan, kesedihan, kecemasan, depresi karena ruhnya 

tidak adalagi rasa takut terhadap masa depannya”. Dari Padangan ulama yang 

telah dikemukakan tersebut menunjukkan bahwa kegiatan zikir dan doa tidak 

hanya berdampak pada pembangun akhirat saja tetapi berdampak juga pada 

pembentukan kualitas umat lahir maupun batin selama menjalani tugas dalam 

kehidupan ini
39

. Sebagaimana firman Allah swt. dalam QS Ar-Ra’d/28:13: 

  
                              

 

Terjemahnya: 

“(Yaitu) orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tenteram 

dengan mengingat Allah. Ingatlah, bahwa hanya dengan mengingat Allah 

hati akan selalu tenteram”.
40

 

 

 Maka dari penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa munculnya 

gangguan jiwa disebabkan terganggunya hati, jiwa dan akal. Ketika dari ketiga 

tersebut terganggu maka dapat menyebabkan gangguan mental atau jiwa. Itulah 

pentingnya untuk menjaga kesehatan jiwa, hati dan akal sehingga dapat terhindar 

dari gangguan jiwa dengan menjauhkan diri dari berbagai penyakit hati, dendam, 

marah, dengki, iri dan lain sebagainya. Sebagai manusia kita harus meningkat rasa 

                                                             
 39Dadang Hawari, al-Qur’an Ilmu Kedokteran Jiwa dan Mental (Yogyakarta: PT Dana 

Bhakti Primayasa, 1999), h. 12. 

 40Kementrian Agama Republik Indonesia. Al-Qur’an dan terjemahan  (Solo: Abyan, 

2014), h.  
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syukur kita kepada Allah dan melakukan sesuatu semata-mata karena Allah 

karena hanya mengingat Allah lah hati menjadi tentram. 

6. Kerangka Konseptual 

Landasan 

AL-Qur’an dan Hadist 

Peraturan Perundang-

Undangan  

Implementasi Pemenuhan 

Hak atas Penderita 

Gangguan Jiwa di Kota 

Makassar Perspektif Siyasah 

Dusturiyah 

 

Peran dan Tanggung 

Jawab Pemerintah 

Kewajiban Pemerintah terhadap 

Penderita Gangguan Jiwa di Kota 

Makassar Perspektif Siyasah 

Dusturiyah? 

Peran Pemerintah terhadap Penderita gangguan Jiwa di 

Kota Makassar Perspektif Siyasah Dusturiyh 

Prosedur Mengatasi Penderita Gangguan Jiwa 

di Kota Makassar Perspektif Siyasah Dusturiyah 
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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

A. Jenis dan Lokasi Penlitian 

1. Jenis Penelitian 

 Jenis penelitian ini merupakan penelitian lapangan (field research) 

dekriptif kualitatif.  Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang menggunakan 

latar alamiah dengan tujuan menafsirkan keadaan atau fenomena yang terjadi dan 

dilaksanakan dengan cara melibatkan berbagai metode yang ada.
1
 Menurut 

Moeleong, penelitian kualitatif merupakan penelitian yang bermaksud untuk 

memahami keadaan atau peristiwa tentang apa yang dialami subjek penelitian 

misalnya persepsi, motivasi, tindakan, perilaku dan lain-lain, secara holistik dan 

secara deskripsi dalam bentuk bahasa dan kata-kata, pada suatu konteks khusus 

yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah.
2
 

 Model penelitian ini bersifat deskriptif. Penelitian deskriptif merupakan 

penelitian yang berguna untuk meringkas, menggambarkan berbagai kondisi, 

berbagai situasi atau berbagai variabel yang muncul di masyarakat yang menjadi 

objek penelitian. Selanjutnya menarik ke permukaan sebagai suatu gambaran atau 

ciri tentang kondisi situasi ataupun variabel tertentu.
3
 Sedangkan menurut  

sugiyono  penelitian secara deskriptif kualitatif  adalah pendekatan penelitian 

yang mengungkap  suatu situasi sosial tertentu dengan menggambarkan kenyataan 

                                                             
 1Jhon  W Creswell, Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif dan Mixed (Yogyakarta: Pustaka 

Pelajar, 2012), h. 4. 

 2Lexy J, Moeleong, Metode Penelitian Kualitatif Edisi Revisi (Bandung: PT.Remaja 

Rosdakarya, 2009), h. 6. 

 3Burhan Bungin, Metodologi Penelitian Sosial dan Ekonomi (Jakarta: Prenada Media 

Group, 2013), h. 48. 
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secara benar yang dibentuk dengan kata-kata berdasarkan fakta, sifat, hubungan 

fenomena yang diteliti, perilaku dan gambaran masyarakat yang diamati.
4
 

 Penelitian ini menggunakan studi kasus. Studi kasus adalah suatu proses 

pengumpulan informasi dan data secara detail, mendalam, holistik intensif dan 

sistematis tentang kejadian, orang, social setting (latar sosial) atau kelompok 

dengan menggunakan berbagai cara dan metode serta sumber informasi untuk 

memahami secara efektif bagaimana kejadian, orang, latar alami itu berfungsi 

sesuai dengan konteksnya. Dengan melakukan penelitian studi kasus akan 

mengungkap dan mendapatkan informasi yang mendalam, utuh, dan terperinci 

tentang suatu kejadian (apa, bagaimana dan mengapa) serta dapat pula digunakan 

sebagai latar belakang penelitian yang lebih kompleks dan lebih besar.
5
 

 Berdasarkan penelitian yang akan dilakukan, penelitian ini dapat 

dikategorikan sebagai studi kasus karena dalam penelitian ini bertujuan untuk 

menjawab “Bagaimana peran dan tanggung jawab pemerintah terhadap penderita 

gangguan jiwa perspektif siyasah Dusturiyah. 

2. Lokasi Penelitian 

 Penelitian ini akan dilaksanakan di dinas sosial kota Makassar, dimana 

penelitian ini membahas tentang peran  dan tanggung jawab pemerintah terhadap 

penderita gangguan jiwa. Mengambil kota Makassar sebagai pusat penelitiannya 

dikarenakan peneliti telah menjumpai beberapa orang gangguan jiwa yang 

terlantar di berbagai sudut kota Makassar. Dikarenakan sudah mengetahui situasi 

dan kondisi yang ada di kota Makassar. Sehingga berharap dimudahkan pada saat 

pengumpulan dan pengambilan data.  

                                                             
 4Suqiyono, Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, R&D (Bandung: Alfabeta, 2009), h. 

2. 

 5A. Muri Yusuf, Metode Penelitian Kuantitatif dan Gabungan (Jakarta: Prenada Media 

Group, 2014), h. 339. 
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B. Pendekatan Penelitian 

 Pendekatan pada penelitian ini diarahkan pada pengungkapan pola pikir 

yang digunakan dalam menganalisis sasaran yang dijadikan acuan dalam 

menganalisis objek yang akan diteliti sesuai dengan pola pikir yang digunakan. 

Adapun pendekatan penelitian yang digunakan yaitu: 

1. Pendekatan yuridis normatif adalah pendekatan yang dilakukan 

menggunakan neraca perundang-undangan untuk menganalisis undang-

undang dan regulasi terkait persoalan penelitian.
6
 Dalam penelitian ini 

peneliti akan melihat peran dan tanggung jawab pemerintah terhadap 

penderita gangguan jiwa apakah sudah memperlakukan orang dalam 

gangguan jiwa  sesuai dengan amanat Undang-Undang. 

2. Pendekatan teologi normatif syar’i merupaka sebuah pendekatan yang 

dilakukan dengan menggunakan ayat-ayat al-Qur’an dan hadist Nabi 

serta pendapat-pendapat para ulama untuk menganalisis dan membedah 

kasus persoalan peran dan tanggung jawab pemerintah terhadap 

penderita gangguan jiwa perspektif siyasah Dusturiyah dan peneliti 

ingin melihat bagaimana dalam Islam memperlakukan orang-orang 

yang sedang dalam gangguan jiwa. 

C.  Sumber Data 

 Untuk mencapai tujuan dalam penelitian, maka harus didukung data yang 

akurat untuk mendapatkan hasil penelitian yang tepat. Data merupakan segala 

sesuatu yang hanya berkaitan dengan keterangan suatu fakta. Jenis data dalam 

penelitian ini merupakan data kualitatif. Data kualitatif merupakan data yang 

diungkapkan dalam bentuk kalimat serta uraian-uraian, bahkan dapat berupa 

                                                             
 

6
Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum (Cet,V, Jakarta: Kencana, 2009), h. 93. 



59 
 

  

pengalaman invidu atau cerita pendek. Ciri utama dari data kualitatif merupakan 

menjelaskan kasus-kasus tertentu.
7
 

 Peneliti harus mengetahui sumber data yang akan dibutuhkan agar tidak 

terjadi kesalahan data yang digunakan. Kerena Sumber data merupakan tempat 

dimana data akan diperoleh.
8
 Data-data tersebut nantinya digunakan untuk 

menjawab permasalahan yang muncul sehingga peneliti harus mencari data dari 

responden sebanyak mungkin. Ada dua jenis sumber data yang akan digunakan 

dalam penelitian ini yaitu: 

1. Sumber data primer merupakan sumber data penelitian yang diperoleh 

secara langsung dari sumber aslinya (responden), Peristiwa atau 

fenomena tertentu yang berkaitan dengan masalah penelitian, hasil 

observasi terhadap suatu objek benda, kegiatan atau kejadian, serta data 

tentang segala hal yang berkaitan dengan peran pemerintah terhadap 

penderita gangguan jiwa perspektif siyasah dusturiyah di kota Makassr. 

2. Data sekunder adalah data yang tidak secara langsung diterima atau 

diperoleh melalui para responden tetapi data dapat diperoleh melalui 

dokumen.
9
 Sumber data sekunder berupa hasil rekaman, foto dan 

catatan tertulis. Data sekunder dalam penelitian ini yang digunakan 

adalah sumber data tertulis yang ada di kantor dinas sosial kota 

Makassar dan studi kepustakaan, bahan bacaan, dan internet serta lainya 

yang relevan dengan masalah yang akan diteliti. 

 

 

                                                             
 7Burhan Bungin, Metodologi Penelitian Sosial dan Ekonomi  (Jakarta: Prenada Media 

Group, 2013), h.124 

 8Andra Tersiana, Metode Penelitian (Yogyakarta: Anak Hebat Indonesia, 2018), h. 74. 

 
9
Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif , kualitatif dab R&D, h. 137. 
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D. Metode Pengumpulan Data 

 Kegiatan pengumpulan data merupakan bagian terpenting dalam 

penelitian. Maka dari itu pengumpulan data harus ditangani  secara serius agar 

dapat memperoleh hasil yang sesuai dengan kegunaanya.
10

 Tujuan utama dari 

penelitian adalah mendapatkan data. Metode pengumpulan data memiliki tujuan  

untuk memudahkan peneliti untuk mendapatkan data yang akurat dan sesuai 

dengan penelitian. Adapun metode pengumpulan data yang digunakan dalam 

penelitian ini yaitu: 

1. Observasi 

Observasi merupakan kegiatan pengamatan yang dilaksanakan oleh 

peneliti dengan menggunakan pancaindra penglihatan dengan bantuan panca indra 

lainnya. Metode observasi merupakan metode pengumpulan data yang digunakan 

untuk menghimpun data penelitian kemudian data tersebut dapat dilihat oleh 

peneliti.
11

 Metode penelitian ini digunakan objek penelitian yang berupa perilaku 

manusia, gejala alam, proses kerja dan responden kecil. Pertama, penulis akan 

melaksanakan observasi dengan memahami dan mengamati kondisi wilayah kota 

Makassar. 

Observasi dalam penelitian ini merupakan Peran dan tanggung jawab 

pemerintah terhadap penderita gangguan jiwa karena melihat masih banyaknya 

penderita gangguan jiwa  terlantar yang peneliti jumpai di sekitaran kota 

Makassar. Penelitian ini menggunakan observasi langsung dalam melakukan 

pengumpulan data. Observasi langsung merupakan peneliti terlibat langsung 

melihat kondisi sehari-hari sebagian penderita gangguan jiwa yang sedang diamati 

dengan observasi langsung. Peneliti ingin memperoleh data yang lebih akurat, 

                                                             
 10Sandu Siyoto dan M. Ali, Dasar Metodologi Penelitian (Yogyakarta: Literasi Media 

Publishing, 2015, h. 73. 

 
11

M. Burhan Bungin, Metodologi Penelitian Sosial dan Ekonomi, h. 143. 
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lengkap setiap perilaku responden.
12

 Dalam penelitian ini peneliti akan mengamati 

langsung kinerja dinas sosial kota Makassar dalam menangani penderita gangguan 

jiwa yang masih banyak terlantar. Dengan menggunakan observasi secara 

langsung penulis dapat memperoleh data yang dibutuhkan sesuai dengan fakta 

yang ada dilapangan. 

2. Wawancara 

 Wawancara merupakan pengumpulan data dengan memperlihatkan atau 

menunjukkan pertanyaan secara langsung oleh pewawancara (pengumpul data) 

kepada responden, dan jawaban-jawaban tersebut akan dicatat atau direkam 

dengan alat perekam.
13

 wawancara merupakan sebagai teknik pengumpulan data 

apabila peneliti ingin melaksanakan studi pendahuluan untuk menemukan 

masalah yang diteliti, serta juga peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden 

yang lebih jauh dan mendalam dan jumlah respondennya kurang banyak.
14

 

Wawancara dalam penelitian ini adalah teknik untuk memperoleh data primer. 

Dimana peneliti melakukan wawancara secara langsung kepada responden secara 

bertahap. wawancara dengan cara bertahap dilakukan untuk memperoleh data 

yang dibutuhkan. 

 Sutrisno mengemukakan bahwa yang perlu dipegang oleh pewawancara 

dalam menggunakan metode interview adalah sebagai berikut: 

a. Subjek (responden) merupakan orang yang paling tahu tentang dirinya 

sendiri. 

b. Pernyataan subjek (responden) kepada pewawancara adalah dapat dipercaya 

dan benar. 

                                                             
 12Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif danR&D, h. 145. 

 13Irawan soeharto, Metode Penelitian Sosial (Bandung: PT Remaja Rosdakarya Offset,  

2011), h. 67. 

 
14

Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif danR&D, h.137. 
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c. Interpretasi subjek tentang pertanyaan-pertanyaan yang diajukan 

pewawancara kepada responden adalah sama dengan apa yang dimaksudkan 

oleh peneliti.
15

 

 Teknik wawancara yang akan digunakan dalam penelitian ini 

merupakan wawancara terstruktur yaitu pewawancara menggunakan pedoman 

wawancara yang telah disusun secara lengkap dan sistematis dalam melakukan 

pengumpulan data. 

 Wawancara dalam penelitian ini ditujukan kepada dinas sosial kota 

Makassar sebagai lembaga yang berwenang untuk menjaga dan memberikan 

perlindungan kepada penderita gangguan jiwa yang terlantar. Wawancara yang 

dimaksud untuk mendapatkan data bagi peneliti, dimana peneliti akan 

mengajukan beberapa pertanyaan dan menggali jawabanya dari responden lebih 

lanjut yang diarahkan kepada fokus penelitian dan merekam atau mencatatnya, 

selanjutnya data yang diperoleh dianalisis  sehingga data tersebut menjadi sebuah 

kajian. Maka dari itu, pertanyaan-pertanyaan yang diajukan penulis terkait dengan 

fokus penelitian yang telah disusun dan ditetapkan meskipun wawancara 

dilaksanakan secara informal. 

3. Dokumentasi 

 Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data yang secara tidak 

langsung kepada subjek penelitian tetapi berupa dokumen.
16

 Secara detail bahan 

dokumentasi terbagai berbagai jenis diantaranya  autobiografi, buku, catatan 

harian, foto, klipping, surat-surat pribadi, dokumen swasta maupun pemerintah 

dan sebagainya.
17

 Peneliti melaksanakan dokumentasi dengan menggunakan 

media kamera dan type record. Hal ini bertujuan agar penelitian yang 

                                                             
 15Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif danR&D, h. 137. 

 16Irawan Soeharto, metode penelitian, h. 70. 

 17M. Burhan Bungin, Metodologi Penelitian Sosial dan Ekonomi, h. 154. 
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dilaksanakan memiliki bukti secara nyata bahwa proses penelitian yang 

dilaksanakan benar adanya. Sehingga dapat menjadikan data secara akurat dan 

benar. 

E. Instrumen Penelitian 

 Instrumen penelitian atau alat penelitian dalam penelitian kualitatif 

merupakan peneliti itu sendiri dengan melalui evaluasi diri seberapa dalam dan 

jauh memahami metode kualitatif, penguasaan teori serta wawancara terhadap 

bidang yang diteliti dan kesiapan atau bekal memasuki lapangan.
18

 

  Teachers  collage Colombia University mengungkapkan bahwa instrument 

penelitian adalah alat yang digunakan untuk mengukur, mengumpulkan dan 

menganalisis data yang berkaitan dengan minat penelitian.
19

 Sedangkan menurut 

Nasution mengungkapkan bahwa dalam penelitian kualitatif tidak ada pilihan lain 

dari pada menjadikan manusia sebagai pokok utama dalam instrument penelitian. 

Alasanya adalah bahwa segala sesuatu belum memiliki bentuk yang pasti. 

Masalah fokus penelitian, hipotesis yang digunakan, prosedur penelitian, bahkan 

hasil yang diinginkan itu semua tidak dapat ditentukan kepastian dan kejelasan 

sebelumnya. Segala sesuatu perlu dikembangkan sepanjang melakukan penelitian 

dalam keadaan yang serba tidak pasti dan tidak jelas itu, tidak ada pilihan lain 

hanya peneliti lah sebagai alat satu-satunya yang dapat mencapainya.
20

 

 Instrumen penelitian kualitatif mempunyai reabilitas, alat ukur, dan 

validitas pengukuran yang berbeda. Validitas dan reabilitas lebih dimaksudkan 

pada kelayakan dan kredibilitas peneliti yang mempunyai pengalaman cukup 

banyak serta pengabdian yang baik dalam dunia penelitian.
21

 Human instrumen 

                                                             
 18Lexy J. Moeleong, Metode Penelitian Kualitatif, h. 86. 

 19Heri Kurniawan, Pengantar praktis Penyusunan Instrumen Penelitian (Yogyakarta: CV 

Budi Utama, 2021, h. 1. 

 20Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D, h. 223. 

 21M. Burhan Bungin, Metodologi Penelitian Sosial dan Ekonomi, h. 71. 
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berfungsi menetapkan fokus penelitian, melakukan pengumpulan data, memilih 

informan sebagai sumber data, analisis data, menilai kualitas data, menafsirkan 

data dan membuat kesimpulan atas semuanya. 

 Penelitian ini adalah penelitian kualitatif, Maka dari itu instrumen pada 

penelitian ini yaitu  peneliti itu sendiri dan alat bantu yang digunakan seperti 

kamera. Instrumen yang digunakan oleh peneliti yaitu instrumen pokok serta 

instrumen pendukung. instrument pokok merupakan peneliti itu sendiri sedangkan 

instrument pendukung adalah pedoman wawancara dan pedoman observasi. 

F. Teknik Pengolahan Data dan Analisis Data 

Pengolahan data dan analisis data berkaitan dalam melaksanakan 

penelitian. Pengolahan data adalah kegiatan analisis data dengan cara dan metode 

tertentu yang berlaku dalam penelitian. Analisis dalam penelitian adalah bagian 

dalam proses penelitian yang paling utama karena dengan analisis inilah data yang 

ada akan terlihat manfaatnya terutama dalam menyelesaikan masalah penelitian 

dan untuk mencapai tujuan akhir.
22

 

Analisis data merupakan proses menyusun dan mencari secara 

sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, dokumentasi dan catatan 

lapangan, dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, melakukan 

sintesa, menjabarkan kedalan unit-unit, memilih mana yang penting dan akan 

dipelajari, menyusun kedalam pola, dan membuat kesimpulan sehingga mudah 

dimengerti oleh diri sendiri maupun orang lain.
23

 Analisis data adalah kegiatan 

pekerjaan yang sangat kritis dalam melakukan proses penelitian. Peneliti harus 

cermat menentukan pola analisis yang akan digunakan.
24

  

                                                             
 22P. Joko Subagyo, Metode Penelitian (Cet: II, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1997), h. 104. 

 23Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif dan R&D, h. 244. 

 24Punaji Setyosari, Metode Penelitian Pendidikan dan Pengembangan (Jakarta: Prenada 

Media Grup, h. 189. 
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Analisis kualitatif dilaksanakan terhadap data baik berupa data 

kualitatif maupun data kuantitatif. Data kualitatif dapat berupa informasi, uraian 

dalam bentuk bahasa prosa dan kemudian dikaitkan dengan data yang lainnya 

untuk mendapat kejelasan terhadap suatu kebenaran atau sebaliknya. Sehingga 

mendapatkan gambaran serta menguatkan suatu gambaran yang sudah ada. 

Sedangkan data kuantitatif yakni data dalam bentuk jumlah yang digunakan untuk 

menangkan suatu kejelasan dari angka-angka serta membandingkan dari beberapa 

gambaran sehingga mendapatkan gambaran baru, selanjutnya dijelaskan kembali 

dalam bentuk uraian/kalimat.
25

 

Proses analisis data dilaksanakan setelah melalui proses klasifikasi 

berupa pengumpulan/pengelompokan serta pengategorian data ke dalam kelas-

kelas yang telah ditentukan.Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian 

mengacu pada yakni kegiatan dalam analisis data kualitatif dilaksanakan secara 

interaktif dan berlangsung secara terus menerus hingga tuntas sehingga datanya 

tuntas. Proses analisis data yang digunakan yaitu sebagai berikut: 

1. Penyajian Data (Display Data) 

 Penyajian data dalam suatu penelitian disebut dengan display data. 

Penyajian data ini dilaksanakan sesudah data direduksi. Dalam penelitian 

kualitatif, penyajian data yang digunakan adalah dengan teks yang bersifat naratif. 

Cara penyajian data penelitian kualitatif dilakukan dalam bentuk bagan, uraian 

singkat, flow chart, hubungan antar kategori dan sejenisnya.
26

 

Data yang didapatkan dalam penelitian ini berupa kata-kata ataupun 

kalimat yang berkaitan dengan fokus penelitian, sehingga penyajian datanya dapat 

                                                             
 25Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D, h. 246.  

 26Herson Anwar, “Penyajian Data Penelitian dan Review Melalui Teknik Observasi “ 

Jurnal Manajemen Pendidikan Islam 2, no.2 (Agustus-2014): h. 218. 
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berupa sekumpulan informasi yang tersusun secara sistematis yang 

memungkinkan untuk ditarik kesimpulan. 

2. Reduksi Data (Data Reduction) 

 Reduksi data artinya memilih hal-hal pokok, merangkum, memfokuskan 

pada hal-hal yang penting, dicari pola dan temannya. Data yang direduksi akan 

memberikan gambaran yang jelas dan memudahkan peneliti untuk melaksanakan 

pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya bila dibutuhkan.
27

 Menurut Miles 

dan Huberman, reduksi data dapat berupa kegiatan pembuatan ringkasan, 

penelusuran tema, pembuatan kode, dan penulisan memo yang dapat berlangsung 

terus setelah penelitian lapangan hingga laporan akhir tersusun secara lengkap.
28

 

Dalam hal ini peneliti melaksanakan pengklasifikasian seluruh data 

dengan cara memilih data yang relevan dengan tema penelitian dan menyisihkan 

data yang tidak ada kaitanya dengan penelitian ini. Maka dari hal tersebut, peneliti 

bisa mengetahui data yang kurang agar dapat dijadikan upaya penyempurnaan 

proses analisis data. Pengklasifikasian data bertujuan agar penelitian ini terfokus 

pada satu tema saja dan mempermudah peneliti untuk memperoleh kesimpulan. 

3. Editing Data 

 Proses editing adalah proses dimana peneliti melaksanakan klarifikasi, 

konsistensi, keterbacaan dan kelengkapan data yang terkumpul. Proses klarifikasi 

terkait penjelasan mengenai apakah data yang sudah terkumpul akan menciptakan 

masalah konseptual atau teknis pada saat peneliti melaksanakan analisis data. 

Dengan adanya klarifikasi ini diharapkan masalah teknis atau konseptual tersebut 

tidak mengganggu proses analisis yang dapat menimbulkan bias penafsiran hasil 

analisis. keterbacaan terkait dengan apakah data yang sudah terkumpul secara 

                                                             
 27P. Joko Subagyo, Metode Penelitian, h. 196. 

 28Boedi Abdullah dan Beni Ahmad Saebani, Metode Penelitian Ekonomi Islam (Bandung: 

Pustaka Setia, 2014), h. 219. 



67 
 

  

logis dapat digunakan sebagai justifikasi penafsiran terhadap hasil analisis. 

Konsistensi mencakup keajegan jenis data berkaitan dengan skala pengukuran 

yang akan digunakan. Kelengkapan mengacu pada terkumpulnya data secara 

lengkap sehingga dapat digunakan untuk menjawab masalah yang telah 

dirumuskan dalam penelitian tersebut. 

4. Analisis Data 

 Analisis data dalam penelitian kualitatif adalah proses pelacakan serta 

pengaturan secara sistematis catatan lapangan yang sudah didapatkan dari 

wawancara, observasi dan bahan lain agar peneliti dapat melaporkan hasil 

penelitian. Analisis data meliputi kegiatan pelacakan, pemecahan, 

pengorganisasian dan sistesis, pencarian pola serta penentuan bagian-bagian akan 

dilaporkan sesuai dengan fokus penelitian. Analisis data dilaksanakan secara 

berkelanjutan, berulang-ulang dan terus menerus. 

 Analisis data dilaksanakan selama proses pengumpulan dan setelah data 

dikumpulkan secara keseluruhan. Beriringan dengan pengumpulan data, 

dilaksanakan analisis, dengan maksud mempertajam fokus pengematan dan 

memperdalam masalah yang relevan dengan pokok permasalahan yang diteliti. 

Analisis data selama proses pengumpulan data sangat penting maksudnya bagi 

peneliti untuk melaksanakan pengamatan terfokus terhadap permasalahan yang 

dikaji. 

5. Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi (Cloncusion 

Drawing/Verification) 

  Kesimpulan dalam penelitian kualitatif adalah temuan baru yang 

sebelumnya belum ada. Temuan bisa berupa gambaran atau deskripsi suatu yang 

sebelumnya masih gelap atau remang-remang sehingga sesudah diteliti menjadi 
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jelas, hipotesis, dapat berupa hubungan kausal atau interaktif dan teori.
29

 

Pengambilan kesimpulan dilaksanakan sejak awal pengumpulan data yaitu dengan 

metode mencatat dan memaknai kata-kata ataupun kalimat yang diucapkan oleh 

para informan yang secara berulang-ulang dan teratur.
30

 

 Penelitian ini akan mengungkapkan dari kata-kata atau kalimat yang 

dikumpulkan sebagai data, selanjutnya akan ditarik kesimpulannya. Kesimpulan 

yang dibuat dari data tersebut masih bersifat meragukan dan tidak jelas sehingga 

langkah yang akan diambil selanjutnya dalam penelitian kualitatif adalah 

verifikasi data. Verifikasi data dilaksanakan dengan melihat kembali reduksi data 

maupun display data, sehingga kesimpulan yang dibuat tidak menyimpang dari 

data dan dapat dipercaya kebenarannya. 

G. Pengujian Keabsahan Data 

  Analisis  dan pengolahan data dikembangkan sesuai dengan keadaan  

data yang di dapatkan. Pengolahan data berkaitan dengan validasi data. Validasi 

data merupakan suatu kegiatan pengujian terhadap keobjektifan dan keabsahan 

data. Keabsahan data pada dasarnya bertujuan untuk menyanggah balik tuduhan 

kepada penelitian yang mengatakan penelitian yang dilakukan tidak ilmiah, selain 

itu juga pemeriksaan terhadap keabsahan data merupakan bagian yang tak 

terpisahkan dari penelitian yang bersifat ilmiah. 

 Penelitian kualitatif pengujian keabsahan data dapat meliputi beberapa 

elemen yaitu trasferabilitas, kredibilitas, dependabilitas dan konfirmabilitas.
31

 Hal 

tersebut sejalan dengan pendapat Sugiyono, uji keabsahan data dalam penelitian 

                                                             
 29Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif dan R&D, h. 253. 

 30Herman Budiyono, “Penelitian Kualitatif Proses Pembelajaran Menulis: Pengumpulan 

Data dan Analisis Datanya”, Jurnal Pena 3, no. 2 (Desember- 2013): h. 13. 

 31Yati Afiyanti, “Validitas dan Reliabilitas dalam Penelitian Kuantitatif”, Jurnal 

Keperawatan Indonesia 12, no. 2 (Juli-2008): h. 138. 
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kualitatif meliputi uji credibility (validitas internal), dependability (reliabilitas), 

transferability (validitas eksternal) dan confirmability (obyektifitas).
32

 

 Keabsahan data yang dilakukan untuk membuktikan apakah penelitian 

tersebut benar-benar merupakan penelitian yang ilmiah sekaligus termasuk 

kedalam pengujian data yang didapatkan. Keabsahan data dalam penelitian ini 

yaitu mencakup uji Credibility (derajat kepercayaan), transferability (keterlihan), 

dependability (ketergantungan) dan comfimability (kepastian). 

1.  Kredibilitas 

 Kredibilitas berasal dari bahasa Inggris, “Credibility”. Padanan kata dalam 

bahasa Inggris adalah “Trust”. Kedua kata tersebut mempunyai arti yang hampir 

sama. Dalam bahasa Indonesia, kedua kata tersebut diartikan “kepercayaan” atau 

“dapat dipercaya”.
33

 Kredibilitas merupakan penetapan hasil penelitian kualitatif 

yang dapat dipercaya dan kredibel dari perspektif partisipan dalam penelitian 

tersebut. Karena dari perspektif tersebut bertujuan untuk mendeskripsikan atau 

memahami fenomena yang menarik perhatian dari sudut pandang partisipan. 

Partisipan merupakan orang-orang yang dapat menilai kredibilitas data yang 

diperoleh dari penelitian. Penelitian kredibilitas data dapat dilakukan dengan 

berbagai cara seperti metode trigulasi, perpanjangan pengamatan, ketekunan 

penelitian, analisis kasus dan memberchecking. 

Namun pada penelitian ini peneliti menggunakan triangulasi adalah 

tekhnik mencari antara pertemuan pada suatu titik tengah informasi dari data yang 

terkumpul guna pengecekan dan pembanding dari data yang telah ada. 

 

 

                                                             
 32Sugiyono, Memahami Penelitian Kualitatif (Bandung: Alfabeta, 2010), h. 366. 

 33Agustinus Johanes Djohan, Lima Pilar Kepemimpinan (Malang: Media Nusa Creative, 

2015), h. 6. 



70 
 

2. Transferabilitas 

 Transferabilitas adalah nilai transfer penelitian berkenaan hingga manakah 

hasil penelitian dapat diaplikasikan atau digunakan dalam situasi lain.
34

 Menurut 

sebuah perspektif kualitatif transferabilitas merupakan tanggung jawab seseorang 

dalam melaksanakan generalisasi. Penelitian kualitatif dapat meningkatkan 

transferabilitas dengan melaksanakan suatu pekerjaan terhadap konteks penelitian 

dan asumsi-asumsi yang menjadi sentral dalam penelitian tersebut. Sehingga 

orang yang ingin mentransfer hasil penelitian dengan konteks yang berbeda 

mempunyai tanggung jawab untuk membuat keputusan terkait bagaimana transfer 

tersebut dapat diterima secara ilmiah. 

Maka dari itu, transferabilitas merupakan validasi eksternal yang 

digeneralisasikan atau ditransfer pada konteks atau settingan yang lain dengan 

menunjukkan derajat ketetapan atau kelayakan hasil penelitian untuk diterapkan 

pada suatu tempat dimana sampel penelitian diambil. Dengan demikian penelitian 

dalam memaparkan laporannya harus memberikan uraian secara rinci, sistematis 

dan jelas. Sehingga pembaca dapat memahami penelitian tersebut sehingga 

memberikan jalan untuk mengaplikasikannya di tempat lain. 

3.  Dependabilitas 

 Dependabilitas adalah aspek yang menekankan perlunya peneliti 

memperhitungkan perubahan konteks yang terjadi. Kriteria ini dilakukan untuk 

menjaga kehati-hatian akan terjadinya kemungkinan kesalahan dalam menarik 

sebuah kesimpulan terhadap data yang diperoleh, sehingga data tersebut dapat 

dipertanggung jawabkan secara ilmiah, dan kesalahan tersebut biasanya 

dilaksanakan oleh peneliti sendiri sebagai instrument penelitian, Kesalahan bisa 

                                                             
 34Imam Satibi, Manajemen Stratejik: Lingkup Kajian, Teori, Metodologi dan Tekhnik 

Analisa Data, h. 58. 
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saja disebabkan oleh konteks yang berubah-ubah dalam penelitian sehingga dalam 

hal ini peneliti memiliki tanggung jawab terkait perubahan konteks tersebut. 

 Oleh karena itu untuk mencegah masalah dibutuhkan auditor untuk 

mengecek kesalahan dalam penelitian ini, dan auditor yang dimaksud yaitu 

promotor dan kompromotor, yaitu kegiatan dimana peneliti mengecek kebenaran 

dan kesalahan temuan penelitian dengan mengkonfirmasikan sumber data 

informan yang diperoleh dan digunakan dalam penulisan sesuai dengan yang 

dimaksud informan. 

4. Konfirmabilitas  

 Konfirmabilitas atau kepastian berasal dari konsep objektivitas menurut 

penelitian non-kualitatif. Agar objektivitas dan kebenaran hasil penelitian dapat 

dipertanggung jawabkan, dilaksanakan dengan cara “audit trail”, yaitu dengan 

melaksanakan pemeriksaan ulang sekaligus konfirmasi untuk meyakinkan bahwa 

hal-hal yang dilaporkan dapat dipercaya dan sesuai dengan situasi yang nyata.
35

 

 Konfirmabilitas yang merujuk kepada tingkat hasil penelitian dikonfirmasi 

oleh orang lain. Kriteria ini digunakan untuk menilai hasil penelitian dengan cara 

mengecek data dan informasi serta interpertasi hasil penelitian yang didukung 

dengan materi yang ada. Metode konfirbilitas lebih menekankan kepada 

karakteristik data. Upaya ini digunakan untuk mendapatkan kepastian data yang 

diperoleh dari informan. 

                                                             
 35Ajat Rukajat, Pendekatan Penelitian Kuantitatif , Quantitative Research Approach 

(Yogyakarta: CV Budi Utama, 2012), h. 81.  
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BAB IV 

PERAN PEMERINTAH TERHADAP PENDERITA 

GANGGUAN JIWA PERSPEKTIF SIYASAH DUSTURIYAH DI 

KOTA MAKASSAR 

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian 

1. Gambaran Umum Kota Makassar 

 Makassar yang dulunya dikenal dengan sebutan ujung pandang merupakan 

ibu kota dari Provinsi Sulawesi Selatan berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 

Tahun 1965,  (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 94), dan kemudian 

berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 Daerah tingkat II Kotapraja 

Makassar diubah menjadi daerah Tingkat II Kotamadya Makassar. Secara 

geografis Kota Makassar terletak antara 119ᶱ, 19”, 27”, 97” Bujur Timur dan 5”, 

8”, 6” 19” Lintang Selatan dengan luas wilayah sebesar 175,77 km
2
 yang meliputi 

14 kecamatan. 

 Data administratif mencatat pada bagian sebelah utara, Kota Makassar 

berbatasan langsung dengan kabupaten Maros, sebelah Timur berbatasan 

langsung dengan kabupaten Maros, sebelah Selatan berbatasan dengan kabupaten 

Gowa dan sebelah Barat berbatasan dengan selat Makassar. Kota Makassar 

memiliki topografi dengan kemiringan lahan 0-2˚ (datar) dan kemiringan lahan 3-

15˚ (bergelombang) dengan suhu udara rata-rata berkisar antara 26˚ sampai 

dengan 29˚ C. 

 Luas wilayah kota Makassar berkisar 175.77 km
2
 yang meliputi 14 

kecamatan, 143 kelurahan, 885 RW dan 4446 RT. Bagian utara kota terdiri atas 

Kecamatan Bringkanaya, Kecamatan Tamalanrea, Kecamatan Tallo, dan 

Kecamatan Ujung Tanah. Di bagian selatan terdiri atas Kecamatan Tamalate dan 

Kecamatan Rappocini. Di bagian Timur terbagi atas Kecamatan Manggala dan 



73 
 

 
 

Kecamatan Panakkukang. Bagian Barat adalah Kecamatan Wajo, Kecamatan 

Bontoala, Kecamatan Ujung Pandang, Kecamatan Makassar, Kecamatan 

Mamajang, dan Kecamatan Mariso. Penduduk Kota Makassar berjumlah 1. 

526.677 jiwa yang terdiri dari 755.968 laki-laki dan 770.709 perempuan dengan 

mayoritas penganut agama Islam sebanyak 82,39%, kemudian Kristen Protestan 

9,61%, Budha 1,41%, Hindu 0,76% dan Konghucu 0,27%. 

 Sebaran penduduk pada kecamatan di Kota Makassar masih dipadati oleh 

Kecamatan Bringkanaya dengan jumlah penduduk 220.456 jiwa. Kemudian 

Kecamatan Tamalate dengan 205.541 jiwa. Kecamatan Mariso 60.499 jiwa, 

Kecamatan Mamajang 61. 452 jiwa, Kecamatan Rappocini 170.121 jiwa, 

Kecamatan Makassar 85.515 jiwa, Kecamatan Ujung Pandang 29.054 jiwa, 

Kecamatan Wajo 31. 453 jiwa, Kecamatan Bontoala 57. 197 jiwa, Kecamatan 

Ujung Tanah 35.534 jiwa, Kecamatan Sangkarang 14.531 jiwa, Kecamatan Tallo 

140.330 jiwa, dan Kecamatan Tamanlarea 115.843 jiwa.
1
 Makassar berperan 

sebagai pusat kegiatan perdagangan dan jasa, pusat kegiatan industri, pusat 

kegiatan pemerintahan, pusat jasa angkutan barang dan penumpang baik 

transportasi darat, laut maupun udara dan juga sebagai pusat pendidikan dan 

pelayanan kesehatan.  

 Gambaran selintas tentang lokasi dan kondisi geografis kota Makassar, 

memberi penjelasan bahwa secara geografis, kota Makassar sangat strategis 

dilihat dari sisi kepentingan ekonomi maupun politik. Dari sisi ekonomi, 

Makassar menjadi simpul jasa distribusi yang efisien dari kota lain. Selama ini 

kebijakan makro pemerintah yang seolah-olah menjadikan Surabaya sebagai home 

base pengelolaan produk-produk draft kawasan Timur Indonesia, membuat 

Makassar kurang dikembangkan secara optimal. Padahal dengan mengembangkan 

                                                             
 

1
Badan Pusat Statistik Kota Makassar, https://makassarkota.go.id diakses 2 Juli 2022. 

https://makassarkota.go.id/
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kota Makassar, otomatis akan sangat berpengaruh terhadap peningkatan 

kesejahteraan masyarakat di kawasan Timur Indonesia dan percepatan 

pembangunan. Dengan demikian, dilihat dari sisi letak dan kondisi geografis, 

Makassar memiliki keunggulan komparatif disbanding wilayah lain di kawasan 

Timur Indonesia. Saat ini kota Makassar dijadikan inti pengembangan wilayah 

terpadu Mamminasata. 

 Kota ini tergolong salah satu kota terbesar di Indonesia dari aspek 

pembangunannya dan secara demografis dengan berbagai suku bangsa yang 

menetap di kota Makassar. Suku yang signifikan jumlahnya di Kota Makassar 

adalah suku Makassar, Bugis, Toraja, Mandar, Buton, Jawa dan Tionghoa. 

Makanan Khas Makassar yang umum dijumpai seperti Coto Makassar, Roti 

Maros, Jalankote, Kue Tori, Palubutung, Pisang Ijo Sop Saudara dan Sop Konro. 

Dinas sosial sendiri terletak di jalan Arif Rahman Hakin No. 50 Ujung Pandang 

Baru, Kecamatan Tallo, Kota Makassar. 
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Berikut adalah peta administrasi wilayah Kota Makassar. 

Sumber: Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Makassar. 

2. Sejarah Dinas Sosial Kota Makassar 

 Dinas sosial Kota Makassar yang sebelumnya adalah kantor Sosial Kota 

Makassar didirikan berdasarkan Keputusan Presiden No. 44  Tahun 1974 tentang 

Pokok-Pokok Organisasi Depertemen dan Keputusan Presiden No. 45 Tahun 1974 

tentang Susunan Organisasi Departemen beserta lampiran-lampirannya 

sebagaimana beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Presiden No. 49 

tahun 1983.
2
 

                                                             
 2Dinas Sosial Kota Makassar, Profile, Visi dan Misi, Struktur Organisasi, Tugas Pokok 

(Makassar: Dinas Sosial, 2015), h. 2. 
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 Khusus di Indonesia Timur, didirikan Departemen Sosial Daerah Sulawesi 

Selatan yang kemudian berubah menjadi Jawatan Sosial lalu dirubah lagi menjadi 

Kantor Departemen Sosial berdasarkan Keputusan Menteri Sosial RI No. 16 

Tahun 1984 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Departemen Sosial di 

Provinsi maupun di Kabupaten Kotamadya. Dan akhirnya menjadi Dinas Sosial 

Kota Makassar pada tanggal 10 April 2000 yang ditandai dengan pengangkatan 

dan pelantikan Kepala Dinas Sosial Kota Makassar berdasarkan Keputusan 

Walikota Makassar Nomor: 821.22.24.2000 Tanggal 8 Maret 2000.
3
 

 Dinas Sosial Kota Makassar terletak di Jl. Arif Rahman Hakim No. 50 

Kelurahan Ujung Pandang Baru, Kecamatan Tallo Kota Makassar berada pada 

tanah seluas 4499 m
2
 dengan bangunan fisik gedung berlantai 2 dan sebelah Utara 

berbatasan dengan Kantor Kecamatan Tallo, Sebelah Selatan berbatasan  dengan 

perumahan rakyat, Sebelah Barat berbatasan dengan jl. Ujung Pandang Baru dan 

sebelah Timur berbatasan dengan perumahan rakyat. 

3. Visi dan Misi Dinas Sosial Kota Makassar 

a. Visi dinas sosial Kota Makassar yaitu: 

 “Terwujudnya Pengendalian Penyandang Masalah Kesejahteraan (PMKS) dan 

Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)”. 

 Maknanya adalah manusia membutuhkan kepercayaan diri yang dilandasi 

oleh nilai-nilai kultur lokal yang diarahkan kepada aspek tatanan kehidupan  dan 

penghidupan untuk menciptakan kemandirian lokal sebagai upaya pemenuhan 

kebutuhan dasar, peningkatan keterampilan kerja, ketentraman, kedamaian, dan 

keadilan sosial yang mengarah kepada peningkatan kesejahteraan sosial bagi 

dirinya sendiri, keluarga dan lingkungan sosial masyarakatnya, serta mendorong 

                                                             
 3Dinas Sosial Kota Makassar, Profile, Visi dan Misi, Struktur Organisasi, Tugas Pokok., 

h. 2. 
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tingkat partisipasi sosial masyarakat dalam ikut melaksanakan proses layanan 

kesejahteraan sosial masyarakat. 

b. Misi Dinas sosial Kota Makassar yaitu: 

a) Meningkatkan pemenuhan kebutuhan dasar bagi penyandang masalah 

kesejahteraan sosial (PMKS)  

b) Meningkatkan Pelayanan Penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) 

c) Meningkatkan potensi sumber kesejahteraan sosial (PSKS) melalui 

kelembagaan 

d) Memperkuat nilai-nilai kebangsaan dan rasa Nasionalisme. 

c. Tujuan Dinas Sosial Kota Makassar yaitu: 

a) Memberikan kesempatan dan peluang kepada PMKS  untuk meningkatkan 

taraf hidup 

b) Peningkatan pelayanan pemberdayaan sosial, perlindungan dan jaminan sosial, 

rehabilitasi sosial 

c) Peningkatan pelayanan penyebaran informasi kesejahteraan sosial 

d) Peningkatan kemampuan komunikasi, informasi, edukasi bagi PSKS 

e) Menumbuhkan semangat patriotisme melalui penanaman nilai-nilai 

keperintisan, kepahlawanan, kejuangan dan kesetiakawanan sosial. 

4. Tupoksi  dan Struktur Organisasi Dinas Sosial Kota Makassar 

a. Kepala Dinas 

 Kepala Dinas sosial mempunyai tugas dan mengkoordinir penyusunan, 

perencanaan, mengarahkan mengevaluasi kegiatan Dinas Sosial Kota Makassar, 

merumuskan kebijakan teknis dibidang kesejahteraan sosial sesuai dengan 

peraturan Perundang-Undangan yang berlaku sebagai pedoman kerja. 
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b. Sekretariat 

 Mempunyai tugas memberikan pelayanan administratif bagi seluruh 

satuan kerja di lingkungan Dinas Sosial Kota Makassar. 

c. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian  

 Sub bagian umum dan kepegawaian mempunyai tugas menyusun rencana 

kerja, melaksanakan tugas teknis ketatausahaan, mengelola administrasi 

kepegawaian serta melaksanakan urusan kerumah tanggan dinas. Dalam 

melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub bagian Umum dan 

Kepegawaian menyelenggarakan fungsi:  

a) Melaksanakan penyusunan rencana dan program kerja sub bagian Umum dan 

Kepegawaian 

b) Mengatur pelaksanaan kegiatan sebagaian urutan ketatausahaan meliputi surat 

menyurat, kearsipan, surat perjalanan dinas, mendistribusikan surat sesuai 

bidang 

c) Melaksanakan urusan kerumah tanggan dinas 

d) Melaksanakan usul kenaikan pangkat, mutasi dan pension 

e) Melaksanakan usul gaji berkala, usul tugas belajar dan izin belajar 

f) menghimpun dan mensosialisasi peraturan Perundang-Perundangan di bidang 

kepegawaian dalam lingkup dinas 

g) Menyiapkan penyusunan standarisasi yang meliputi bidang kepegawaian, 

pelayanan, organisasi  dan ketatalaksanaan  

h) Melaksanakan kordinasi pada sekretariat Korpri Kota Makassar 

i) Melaksanakan tugas pembinaan terhadap anggota Korpri pada unit kerja 

masing-masing 

j) Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas. 
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d. Sub Bagian Keuangan 

 Sub bagian keuangan mempunyai tugas menyusun rencana kerja dan 

melaksanakan tugas teknis keuangan. 

e. Sub Bagian Perlengkapan 

 Sub bagian perlengkapan mempunyai tugas menyusun rencana kerja, 

melaksanakan tugas teknis perlengkapan, membuat laporan serta mengevaluasi 

semua pengadaan barang. 

f. Bidang Usaha Kesejahteraan Sosial 

 Bidang usaha kesejahteraan sosial mempunyai tugas melaksanakan 

pembinaan kegiatan di bidang penyuluhan dan bimbingan sosial, pembinaan 

keluarga penyandang masalah kesejateraan sosial dan potensi sumber 

kesejahteraan sosial, pembinaan karang taruna dan melaksanakan 

penelitian/pendataan PMKS dan PSKS.  

g. Bidang Rehabilitasi Sosial 

 Bidang rehabilitasi sosial mempunyai tugas melaksanakan rehabilitasi 

sosial penyandang cacat, rehabilitas, tuna sosial dan pembinaan anak jalanan, 

gelandangan, pengemis dan pengamen serta korban tindak kekerasan pekerja 

migran. 

a) Seksi Rehabilitas  Penyandang cacat 

 Seksi rehabilitas penyandang cacat mempunyai tugas melakukan 

pemulihan dan pengembangan kesejahteraan sosial penyandang cacat. 

b) Seksi Rehabilitas Tuna Sosial 

 Seksi Rehabilitas Tuna Sosial mempunyai tugas melakukan pemulihan dan 

pengembangan kesejahteraan sosial bagi tuna sosial. 

c) Seksi Pembinaan Anak Jalanan, Gelandangan, Pengemis, Pengamen, dan 

Pemulung. 
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 Seksi pembinaan  anak jalanan, gelandangan, pengemis, pengamen dan 

pemulung mempunyai tugas melakukan pemulihan dan pengembangan 

kesejahteraan sosial bagi anak jalanan, gelandangan, pengemis, pengamen dan 

pemulung.  Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), seksi 

pembinaan anak jalanan, gelandangan, pengemis, pengamen dan pemulung 

menyelenggarakan fungsi, seperti melaksanakan penyusunan rencana dan 

program kerja pada seksi pembinaan anak jalanan, gelandangan, pengemis, 

pengamen dan pemulung, melaksanakan kegiatan patroli pengendalian lapangan, 

memberikan pelayanan, pembinaan dan rehabilitas sosial terhadap anak jalanan, 

gelandangan, pengamen dan pemulung. 

B. Tanggung Jawab Pemerintah Terhadap Penderita Gangguan Jiwa di Kota 

Makassar Perspektif Siyasah Dusturiyah 

 Penderita gangguan jiwa termasuk kedalam kategori cacat mental, sesuai 

dengan pernyataan dalam Undang-Undang maka penderita gangguan jiwa dijamin 

haknya untuk mendapat perawatan dan bantuan khusus atas biaya Negara untuk 

menjamin kehidupan yang layak sesuai dengan martabat kemanusiaanya. Hal 

tersebut didukung oleh Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 

2009 tentang Kesehatan Pasal 149 ayat (2) yang menyatakan bahwa “Pemerintah, 

pemerintah daerah dan masyarakat wajib melakukan pengobatan dan perawatan 

difasilitas pelayanan kesehatan bagi penderita gangguan jiwa yang 

terlantar,menggelandang, mengancam keselamatan dirinya dan/atau orang lain, 

dan/atau mengganggu ketertiban ketertiban dan/atau keamanan umum”.
4
 

 Pernyataan Pasal 149 ayat (2) yang telah dijelaskan dapat di ketahui 

bahwa pengobatan dan perawatan wajib diberikan kepada penderita gangguan 

jiwa yang terlantar, menggelandang, mengancam keselamatan dirinya dan/atau 

                                                             
 

4
Baihaqi, Psikiatri dan Gangguan-Gangguan (Bandung: Refika Aditama, 2005), h. 43. 
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keamanan umum. Dalam pasal tersebut diperjelas pula bahwa yang melakukan 

pengobatan dan perawatan salah satunya adalah pemerintah daerah. 

 Landasan hukum tentang pemenuhan hak penderita gangguan jiwa juga 

terdapat pada Undang-Undang Republik Indoenesia Nomor 18 Tahun 2014 

tentang Kesehatan Jiwa yang memperkuat pernyataan yang ada pada Undang-

Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Pasal 149 ayat (2). 

 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2014 tentang 

Kesehatan Jiwa Pasal 81 menyatakan Bahwa:
5
 

1. Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib melakukan upaya rehabilitasi 

terhadap ODGJ terlantar, menggelandang, mengancam keselamatan  dirinya 

dan/atau orang lain, dan/atau mengganggu ketertiban dan/atau keamanan 

umum. 

2. ODGJ terlantar, menggelandang, mengancam keselamatan  dirinya dan/atau 

orang lain, dan/atau mengganggu ketertiban dan/atau keamanan umum.   

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi ODGJ: 

a. Tidak mampu 

b. Tidak mempunyai keluarga, wali atau pengampu dan/atau 

c. Tidak diketahui keluarganya. 

 Bunyi dari pasal tersebut mendukung pasal 149 ayat (2) dalam Undang-

Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Dengan 

adanya pasal-pasal tersebut yang telah disebutkan dengan jelas sebelumnya maka 

dapat disimpulkan bahwa pemerintah daerah bertanggung jawab atas pemenuhan 

hak penderita gangguan jiwa, hak yang dimaksud tersebut adalah hak untuk 

mendapatkan pengobatan dan perawatan serta rehabilitasi guna memperoleh 

kesembuhan seutuhnya agar mereka dapat menjadi manusia produktif secara 

                                                             
 

5
Undang-Undang Republik Indonesia  Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa. 
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sosial dan ekonomis. Rehabilitasi yang dilakukan untuk kesembuhan penderita 

gangguan jiwa adalah rehabilitasi sosial.
6
 

 Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2012 

tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial “rehabilitasi sosial adalah proses 

refungsionalisasi dan pengembangan untuk memungkinkan seseorang mampu 

melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar dalam kehidupan masyarakat”. 

Beradasarkan pada pasal 81 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 

Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa, menerangkan bahwa rehabilitasi dilakukan 

untuk penderita gangguan jiwa yang tidak mampu, tidak mempunyai keluarga, 

wali atau pengampu, dan tidak diketahui keluarganya.  

 Hal tersebut apabila disuatu daerah terdapat penderita gangguan jiwa yang 

terlantar, menggelandang, mengancam keselamatan dirinya dan/atau orang lain 

dan/atau mengganggu ketertiban dan/atau keamanan umum maka pemerintah 

daerah harus menanganinya meskipun tidak diketahui siapa keluarga dari 

penderita. Berdasarkan hasil wawancara dengan Armin Paera, selaku Kepala 

Dinas Sosial Kota Makassar Menyatakan Bahwa: 

 “Dinas sosial mempunyai kewajiban melakukan penanganan terhadap 

penderita gangguan jiwa yang terlantar dengan melakukan rehabilitasi 

apabila ditemukan penderita gangguan jiwa yang terlantar di sudut kota 

Makassar dengan catatan bahwa orang gila tersebut adalah orang gila yang 

tidak mampu, tidak mempunyai keluarga dan tidak diketahui 

keluarganya”.
7
 

  Peran pemerintah kota Makassar dalam pemenuhan hak penderita 

gangguan jiwa yang dilakukan oleh pemerintah daerah dalam pememuhan hak 

penderita gangguan jiwa yang terlantar, menggelandang, tidak mempunyai 

keluarga dan tidak diketahui keluarganya. Armin Paera menyatakan bahwa: 

                                                             
 6Dedy Supriadi & Solihin, Otonomi Penyelenggara Pemerintah Daerah (Jakarta: 

Gramedia Pustaka Utama, 2001), h. 78. 

 
7
Armin Paera, Kepala Dinas Sosial Kota Makassar, Wawancara, Makassar 15 Juni 2023. 
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“Hal yang dilakukan Pemerintah Kota Makassar khususnya dinas sosial 

ketika menjumpai ada orang dalam gangguan jiwa yang terlantar,  maka 

akan di bawa oleh petugas dari Dinas Sosial kemudian akan mencari tahu 

identitas orang gila tersebut. Ketika ODGJ tidak diketahui keluarganya 

maka dinas sosial akan menangani dan bertanggung terhadap ODGJ 

dengan membuatkan Kartu Indonesia Sehat (KIS) untuk bisa mendapatkan 

perawatan dan rehabilitasi di Rumah Sakit Jiwa. Tetapi jika ODGJ masih 

mempunyai keluarga maka akan di pulangkan ke keluarganya. Akan tetapi 

jika keluarganya tidak mampu maka Dinas Sosial  akan membantu pihak 

keluarga untuk membuatkan KIS agar ODGJ dapat melakukan 

pengobatan, perawatan dan rehabilitasi di rumah sakit”.
8
 

 Peran Pemerintah Kota Makassar dalam pemenuhan hak penderita 

gangguan jiwa melakukan pengobatan, perawatan dan rehabilitasi di rumah sakit 

jiwa. Hal ini sesuai dengan landasan hukum bahwa penderita gangguan jiwa 

memiliki hak untuk mendapatkan pengobatan, perawatan serta rehabilitasi, 

terdapat pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang 

Kesehatan Pasal 149 ayat (2), dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 

Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa Pasal 81. 

 Lebih lanjut Hasnah selaku kepala bidang rehabilitasi sosial di Dinas 

sosial Kota Makassar menyatakan bahwa: 

“Saat Ini dinas sosial Kota Makassar telah menangani kurang lebih dari 

200 ODGJ yang telah dibuatkan KIS untuk melakukan pengobatan, 

perawatan dan rehabilitasi di rumah sakit jiwa. Kis yang dibuatkan akan 

berlaku selama 15 hari dalam anggaran akan tetapi ketika selama 15 hari 

ODGJ masih belum sembuh maka KIS tersebut bisa di klaim di Dinas 

Sosial Kota Makassar untuk Perpanjangan waktu pengobatan, perawatan 

dan rehabilitasi di rumah sakit jiwa”.
9
 

 Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa 

Pemerintah Kota Makassar khususnya dinas sosial Kota Makassar telah 

melaksankan penanganan terhadap ODGJ yang terlantar dengan membuatkan KIS 

                                                             
 8Armin Paera, Kepala Dinas Sosial Kota Makassar, Wawancara, Makassar 15 Juni 2023. 

 9Hasnah, Ketua Bidang Rehabilitasi Sosial di Dinas Sosial Kota Makassar, Wawancara, 

Makassar, 12 Juni 2023. 
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untuk melakukan pengobatan, perawatan dan rehabilitasi  di rumah sakit jiwa, 

bagi ODGJ yang terlantar, menggelandang, tidak mempunyai keluarga dan tidak 

diketahui keluarganya. 

 Berdasarkan pandangan siyasah dusturiyah tentang tanggung jawab 

pemerintah terhadap penderita gangguan bahwa pemerintah telah menjalankan 

tanggung jawabnya berdasarkan pandangan siyasah dusturiyah yaitu memberikan 

fasilitas rehabilitasi, pengobatan dan perawatan terhadap penderita gangguan jiwa 

di kota Makassar.  

 Dalam Islam menjaga keseha 

C. Prosedur Mengatasi Penderita Gangguan Jiwa di Kota Makassar 

Perspektif Siyasah Dusturiyah 

Keinginan untuk menciptakan kebijakan hukum yang lebih baik harus 

diimbangi dengan usaha untuk mewujudkan peraturan Perundang-Undangan yang 

baik sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu. Kebijakan dari negara 

melalui badan-badan yang berwenang untuk menetapkan peraturan-peraturan 

yang dikehendaki yang diperkirakan bisa digunakan untuk mengekspresikan apa 

yang terkandung dalam masyarakat dan untuk mencapai apa yang dicita-citakan. 

Disadari bahwa sejatinya hukum itu adalah produk kebijakan tapi sebaliknya 

setelah hukum itu berbentuk kebijakan yang dihasilkan harus sesuai dengan 

hukum atau aturan yang berlaku. Sebaik-baiknya produk hukum yang dibuat akan 

tidak efektif kalau tidak dijalankan oleh birokrat dalam tatanan birokrasi yang 

baik begitupun sebaliknya birokrat akan menjadi tidak baik kalau tidak ada aturan 

hukum yang baik.
10

 

Hal ini yang dimaksudkan adalah Undang-Undang Kesehatan Jiwa untuk 

menjamin setiap orang dapat mencapai kualitas hidup yang baik, menikmati 

                                                             
 10Selamat Riadi, “Peran Pemerintah Daerah Dalam Pemenuhan Hak Orang Dengan 

Gangguan Jiwa di Kabupaten Hulu Sungai Utara, Jurnal Niara 14, no. 3 (Januari-2022): h. 186. 
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kehidupan kejiwaan yang sehat, bebas dari ketakutan, tekanan dan gangguan lain 

yang mengganggu kesehatan jiwa: menjamin setiap orang dapat mengembangkan 

potensi kecerdasan, memberikan perlindungan dan menjamin pelayanan kesehatan 

Jiwa bagi ODMK dan ODGJ berdasarkan hak asasi manusia, memberikan 

pelayanan kesehatan secara terintegrasi, komprehensif, dan berkesinambungan 

melalui upaya promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif, menjamin ketersediaan 

dan keterjangkauan sumber daya dalam upaya kesehatan jiwa, meningkatkan 

mutu upaya kesehatan jiwa sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan 

teknologi dan memberikan kesempatan kepada ODMK dan ODGJ untuk dapat 

melaksanakan hak dan kewajibannya sebagai Warga Negara Indonesia. 

Rehabilitasi penderita gangguan jiwa adalah proses refungsionalisasi dan 

pengembangan untuk memungkinkan seseorang mampu melaksanakan fungsi 

sosialnya secara wajar dalam kehidupan masyarakat di Kota Makassar dalam 

melakukan pemenuhan hak rehabilitasi bagi ODGJ, belum memiliki peraturan 

khusus tetapi tetap berpedoman pada regulasi yang ada sesuai dengan penetapan 

perundang-undangan yaitu berpedoman pada amanat Pancasila dan sesuai dengan 

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 serta berpedoman pada 

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa, dan Peraturan 

Walikota Makassar Nomor 89 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan 

Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Makassar. 

Upaya hak rehabilitasi penderita gangguan jiwa sesuai dengan pasal 4 

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan 

Jiwa dilakukan melalui kegiatan promotif, kuratif dan rehabilitatif. 

Upaya promotif kesehatan jiwa ditujukan untuk mempertahankan dan 

meningkatkan derajat kesehatan jiwa masyarakat secara optimal, menghilangkan 

stigma, diskriminasi, pelanggaran hak asasi ODGJ sebagai bagian dari 



86 
 

masyarakat, meningkatkan pemahaman dan peran serta masyarakat terhadap 

kesehatan jiwa, meningkatkan penerimaan dan peran serta masyarakat terhadap 

kesehatan jiwa. Upaya promotif ini dapat dilakukan secara terintegrasi, 

komprehensif dan berkesinambungan dengan upaya promotif kesehatan lain. 

Upaya preventif meliputi upaya pencegahan terhadap suatu masalah 

kesehatan yang diberikan kepada penyandang ODGJ selama hidup dengan 

menciptakan lingkungan hidup yang sehat dengan menyertakan peran serta 

masyarakat. Upaya kuratif yang dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c Undang-

Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa 

merupakan kegiatan pemberian pelayanan kesehatan terhadap ODGJ yang 

mencakup proses diagnosis dan penatalaksanaan yang tepat sehingga ODGJ dapat 

berfungsi kembali secara wajar dilingkungan keluarga, lembaga dan masyarakat. 

Upaya rehabilitatif adalah proses refungsionalisasi dan pengembangan 

untuk memungkinkan penyandang ODGJ mampu melaksanakan fungsi sosialnya 

secara wajar dalam kehidupan masyarakat. Upaya pemenuhan hak rehabilitasi 

adalah setiap kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara 

terpadu, terintegrasi dan berkesinambungan untuk memelihara dan meningkatkan 

derajat kesehatan masyarakat dalam bentuk pencegahan penyakit, peningkatan 

kesehatan, pengobatan penyakit, dan pemulihan kesehatan oleh Pemerintah 

Daerah dan/ masyarakat. 

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa, 

pemerintah daerah dalam hal ini Dinas Sosial menyediakan akses pelayanan yang 

berkesinambungan meliputi pengobatan, pemulihan psikososial, rehabilitasi, 

pendampingan dan/atau dukungan lain yang memadai  bagi ODMK dan ODGJ, 

meningkatkan kesehatan jiwa terutama untuk ODGJ, meningkatkan cakupan 

pelayanan kesehatan jiwa dan ketersediaan tempat pelayanan kesehatan jiwa di 
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rumah sakit, menjamin ketersediaan peralatan gawat darurat psikiatri, mencegah 

timbulnya stigmanisasi dan diskriminasi bagi ODGJ, dan memfasilitasi 

pembentukan rehabilitasi berbasis masyarakat. 

Berdasarkan hasil penelitian wawancara, bentuk pemenuhan hak 

rehabilitasi terhadap gangguan jiwa dilakukan Dinas Sosial Kota Makassar 

menyebutkan dua bentuk yaitu bentuk preventif dan represif. Sebagaimana yang 

diungkapkan oleh Hasna selaku ketua bidang bagian rehabilitasi di Dinas Sosial 

Kota Makassar yaitu: 

“Bentuk preventif yakni dengan malakukan pemeriksaan terlebih dahulu 

sebelum membuat keputusan bahwa orang tersebut termasuk dalam ODGJ. 

Maka pemerintah daerah melalui Dinas Sosial Kota Makassar dalam 

membuat keputusan yang definitive tersebut berdasarkan hasil 

pemeriksaan, sedangkan bentuk perlindungan represif, yakni bentuk 

perlindungan hukum dimana lebih ditujukan dalam penyelesaian 

permasalahan. Bentuk represif juga dimaksudkan bentuk perlindungan 

hukum yang dilaksanakan setelah ditemukannya sebuah permasalahan 

dalam masyarakat. Dan hal tersebut akan ditindak lanjuti oleh Dinas Sosial 

Kota Makassar melalui adanya laporan dari masyarakat atau ketikan 

melakukan razia.”
11

 

Sama halnya yang diungkapkan oleh Agus sebagai salah satu tim 

penertiban dari Dinas Sosial mengatakan: 

“Gambaran pelayanan kesehatan jiwa dilakukan secara terstruktur melalui 

kegiatan promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif. Pendataan ODGJ 

dimulai dari mengidentifikasi data yang diambil dari beberapa kader 

kesehatan jiwa dan program puskesmas yang ada di kota Makassar.”
12

 

 Bentuk perlindungan berupa perlindungan preventif dan represif telah 

dilakukan, yaitu Dinas Sosial Kota Makassar yang bekerja sama dengan Dinas 

Kesehatan dan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Makassar melakukan operasi 

                                                             
 11Hasnah, Ketua Bidang Rehabilitasi Sosial di Dinas Sosial Kota Makassar, Wawancara, 

Makassar, 12 Juni 2023. 

 12Agus, Tim Penertiban dari Dinas Sosial Kota Makassar, Wawancara, Makassar 12 Juni 

2023. 
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atau razia sebagai upaya preventif hingga dilakukannya rehabilitasi sebagai upaya 

represif terhadap ODGJ yang menggelandang di jalan. Namun kenyataanya masih 

di temukan orang-orang dengan gangguan jiwa yang menggelandang, bahkan 

masuk dalam kategori berat dan dapat mengganggu kenyamanan dan keselamatan 

masyarakat.  

 Aparatur negara yang berbentuk organ dalam wujud Dinas Sosial Kota 

Makassar sudah menjalankan tugasnya sesuai dengan aturan perundang-

Undangan yang berlaku tetapi kurang maksimal dalam penerapannya, dengan 

alasan adanya kendala-kendala yang diketahui menghambat fungsi dari Dinas 

Sosial Kota Makassar dalam memberikan pemenuhan hak rehabilitasi orang 

dengan gangguan jiwa. Hal ini mengakibatkan masih ditemukannya orang-orang 

dengan gangguan jiwa yang menggelandang dan terlantar di Kota Makassar. 

 Penanganan ODGJ berdasarkan Pasal 81 Undang-Undang Republik 

Indonesia Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa, menerangkan bahwa 

rehabilitasi dilakukan untuk penderita gangguan jiwa yang tidak mampu, tidak 

mempunyai keluarga, wali atau pengampu, dan tidak diketahui keluarganya. 

Maksudnya orang penyandang gangguan jiwa yang terlantar maupun yang terdata 

maka tugas dari Dinas Sosial menampung di tempat penampungan sementara 

untuk ditampung dan dinilai atau diukur tingkat kejiwaannya, jika tergolong 

psikotik kronik atau gangguan jiwa berat berhak mendapatkan perawatan di 

rumah sakit jiwa dan ketergantungan obat hingga ia dapat mengenali dirinya dan 

bisa diajak bicara, tetapi jika tingkat kestressannya termasuk rendah biasanya 

dalam jangka waktu satu tahun sudah pulih dan akan dipulangkan ke keluarga, 

bagi yang tidak memiliki keluarga akan ditampung di Panti Sosial atau Balai 

Rehabilitasi Sosial. 
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 Prosedur mengatasi Orang dalam Gangguan Jiwa di Kota Makassar yaitu 

Dinas Sosial Kota Makassar ialah melakukan penyuluhan terhadap masyarakat 

tentang bagaimana menjaga orang dalam gangguan jiwa secara baik, kemudian 

memberikan pembekalan materi tentang program keluarga harapan muali dari 

program kesejahteraan sosial, penanganan terhadap keluarga yang sakit hingga 

pemberian materi terhadap keluarganya, jika salah satu anggota keluarga 

mempunyai gangguan jiwa. Hal ini disampaikan oleh Hasna selaku ketua Bidang 

rehabilitasi sosial di Dinas Sosial Kota Makassar yaitu: 

“Prosedur mengatasi gangguan jiwa di Kota Makassar ialah Dinas Sosial 

melakukan menyuluhan kepada masyarakat tentang bagaimana menjaga 

orang dalam gangguan jiwa di Kota Makassar secara baik,  kemudian 

memberikan pembekalan materi tentang program kesejahteraan sosial, 

penanganan terhadap keluarga mempunyai gangguan jiwa dengan terjun 

langsung ke lokasi. Memberikan arahan kepada keluarga penderita 

gangguan jiwa untuk menangani keluarganya secara baik seperti tidak 

melakukan pemasungan terhadap penderita gangguan jiwa dan jika sudah 

dalam hal gangguan jiwa berat maka berhak untuk mendapatkan 

perawatan di rumah sakit jiwa”.
13

 

 Prosedur mengatasi gangguan Jiwa di Kota Makassar dilakukan oleh 

Dinas Sosial dengan pelatihan dan menyiapkan keluarga terkait bagaimana cara 

merawat penderita agar tidak terganggu, kemudian melakukan bimbingan 

terhadap keluarga pasien bagaimana cara memberikan motivasi terhadap orang 

dalam gangguan jiwa agar bisa sehat kembali, kemudian cara selanjutnya adalah 

bimbingan langsung yang dilakukan oleh Dinas Sosial untuk memotivasi 

penderita orang dalam gangguan jiwa agar cepat sembuh dan bisa gabung kembali 

dengan masyarakat, selanjutnya melaksanakan kegiatan keagamaan yang 

dilakukan secara optimal mampu meminimallisir gangguan kejiwaan seseorang. 

                                                             
 13Hasnah, Ketua Bidang Rehabilitasi Sosial di Dinas Sosial Kota Makassar, Wawancara, 

Makassar, 12 Juni 2023. 
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 Dengan adanya kegiatan keagamaan akan menjaga hati seseorang dari hal-

hal negatif. Sebagaimana dalam Pasal 8 ayat (8) Undang-Undang  Kesehatan 

Jiwa: upaya promotif di linkungan lembaga keagamaan dan tempat ibadah 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g dilaksanakan dalam bentuk 

komunikasi, informasi dan edukasi mengenai Kesehatan Jiwa yang diintegrasikan 

dalam kegiatan keagamaan.  

 Kegiatan rehabilitasi dilakukan apabila telah menemukan kasus di 

lapangan yang kemudian ditangani dengan mendata KTP dan jaminan kesehatan 

bagi yang memiliki identitas diri. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Hasnah 

yaitu: 

“Apabila ada masyarakat yang melapor ke Dinas Sosial bahwa ada orang 

dalam gangguan jiwa yang terlantar maka Tim penertiban akan datang 

kelapangan untuk mengatasi orang dalam gangguan jiwa tersebut. 

Kemudian Dinas Sosial akan mencari identitas ODGJ untuk mengetahui 

apakah ODGJ masih mempunyai keluarga atau tidak. Jika masih 

mempunyai keluarga maka ODGJ tersebut akan dipulangka ke 

keluarganya, akan tetapi jika ODGJ tidak memiliki keluarga maka Dinas 

Sosial akan membuatkan KIS untuk bisa mendapatkan perawatan di rumah 

sakit jiwa”.
14

 

Sama halnya yang diungkapkan Agus selaku tim penertiban dari Dinas 

Sosial Kota Makassar mengatakan:  

“Dinas Sosial khususnya dari tim penertiban akan turun langsung 

kelapangan mengatasi ODGJ yang telah dilaporkan oleh masyarakat untuk 

mendapatkan penanganan. Akan tetapi jika ODGJ tersebut mengamuk atau 

rusuh maka kami akan bekerja sama dari pihak Satpol PP dan Kepolisian 

untuk membantu mengatasi ODGJ tersebut”.
15

 

 Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa 

penanganan ODGJ akan dilaksanakan ketika Dinas Sosial mendapatkan laporan 

                                                             
 14Hasnah, Ketua Bidang Rehabilitasi Sosial di Dinas Sosial Kota Makassar, Wawancara, 

Makassar, 12 Juni 2023. 

 15Agus, Tim Penertiban dari Dinas Sosial Kota Makassar, Wawancara, Makassar 12 Juni 

2023. 
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langsung dari masyarakat kemudian, tim penerbitan turun kelapangan untuk 

melakukan penanganan terhadap ODGJ dan akan mendapatkan perawatan, 

pengobatan dan rehabilitasi. Akan tetapi apabila ODGJ tersebut mengamuk dan 

rusuh maka pihak penertiban akan dibantu oleh Satpol PP dan Kepolisian.  

 Dinas Sosial Kota Makassar dalam memberikan pemenuhan hak 

rehabilitasi terhadap ODGJ, mengalami beberapa kendala dan hambatan, 

diklasifikasikan menjadi hambatan internal dan eksternal. Dalam hambatan 

internal yang dialami oleh Dinas Sosial Kota Makassar yaitu penyebaran tenaga 

yang membantu dalam operasi lapangan dan personil dari dinas yang belum 

seimbang. Kebutuhan tenaga operasional lapangan belum mengacu pada beban 

kerja serta aspek  pelayanan yang berbasis kewilayahan. Saat ini hampir semua 

petugas operasional memiliki beban kerja tinggi dengan merengkap berbagai 

program atau pekerjaan sehingga tidak fokus menyelesaikan pekerjaan, kemudian 

permasalahan selanjutnya adalah alokasi biaya kesejahteraan sosial dalam 

Anggaran Pendapatan Belanja Daerah dan selanjutnya disingkat menjadi APBD 

serta tempat penampungan proses rehabilitasi ODGJ Kota Makassar yang 

terbatas. Hal tersebut di sampaikan oleh Hasnah selaku ketua bidang rehabilitasi 

sosial di Dinas Sosial Kota Makassar mengatakan: 

 “Pemenuhan hak rehabilitasi terhadap penderita gangguan jiwa Dinas 

Sosial Kota Makassar dalam menangani gangguan jiwa mengalami 

kendala dalam hal sumber daya manusia masih kurang serta  kekurangan 

biaya dan tempat penampungan yang tidak mencukupi. Karena kegiatan 

perawatan kesehatan mulai dari pemeriksaan hingga orang dalam 

gangguan jiwa tersebut kembali sehat dan dapat kembali kemasyarakat.  

Banyaknya kegiatan dan proses yang cukup panjang tersebut membuat 

biaya APBD yang saat ini masih di rasa kurang”.
16

 

                                                             
 16Hasnah, Ketua Bidang Rehabilitasi Sosial di Dinas Sosial Kota Makassar, Wawancara, 

Makassar, 12 Juni 2023. 
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 Kendala eksternal yang dialami Dinas Sosial Kota Makassar dalam 

melakukan pemenuhan hak rehabilitasi terhadap ODGJ terlantar di Kota Makassar 

yaitu kesadaran masyarakat. Kesadaran masyarakat yang dimaksud adalah 

kesadaran masyarakat untuk melaporkan adanya ODGJ menggelandang serta 

kesadaran masyarakat untuk merawat jika salah satu anggota keluarganya didapati 

menderita gangguan jiwa. Mereka cenderung mengabaikan dan tidak mau 

mengurus hingga akhirnya anggota keluarga tersebut keluar dari rumah dan 

menggelandang di jalanan. Hal ini berdasarkan hasil wawancara dengan Lina 

salah satu masyarakat di kecamatan Mamajang kelurahan Sambung Jawa 

mengatakan: 

 “Ada ODGJ yang setiap hari saya jumpai di sekitar rumah saya, kadang 

saya kasian melihatnya karena setiap hari biasanya tidur di teras rumah 

orang, bahkan makan pun biasanya warga sekitanya yang memberikan 

makanan. Dia kadang tidur dengan pakaian sobek dan membawa benda 

yang di bungkus pakaian yang dia bawa kemana-kemana. Setelah saya 

tanyakan ke warga lain katanya beliau masih mempunyai kerabat dan 

keluarga yang terbilang mampu, Hanya saja ODGJ tersebut di biarkan oleh 

keluarganya berkeliaran”.
17

 

 Padahal penelantaran ODGJ secara sengaja akan dikenakan sanksi pidana 

sebagaimana pada Pasal 86 yaitu: 

 Setiap orang yang dengan sengaja melakukan pemasungan, penelantaran, 

kekerasan dan/atau menyuruh orang lain untuk melakukan pemasungan, 

penelantaran, dan/ atau kekerasan terhadap ODMK dan ODGJ atau tindakan 

lainnya yang melanggar hak asasi ODMK dan ODGJ, dipidana sesuai dengan 

ketentuan peraturan Perundang-Undangan. 

 Kesadaran akan pentingnya menjaga dan merawat penderita ODGJ dirasa 

sangat minim. Banyak anggota keluarga penderita ODGJ yang enggan merawat 

dan mengabaikan kelayakan hidupnya. Padahal sudah sangat jelas penelantaran 

                                                             
 

17
Lina, Warga Kec. Mamajang Kel. Sambung Jawa, Wawancara, Makassar 16 Juni 2023 
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ODGJ akan mendapat sanksi pidana. Faktor utama pemicu penelantaran ODGJ 

adalah kemiskinan. Kondisi ekonomi yang pas-pasan akan membuat anggota 

keluarga tidak fokus untuk merawat penderita ODGJ. 

 Meskipun mengalami beberapa kendala dalam melaksanakan pemenuhan 

hak rehabilitasi di Kota Makassar, Dinas Sosial Kota Makassar tetap berupaya 

agar penyandang Gangguan Jiwa yang ada di Kota Makassar tidak bertambah 

jumlahnya serta mendapatkan kesamaan hak dan rehabilitasi yang optimal dari 

pemerintah sesuai ketentuan Perundang-Undangan. 

 Upaya pertama yang telah dilakukan Dinas Sosial Kota Makassar untuk 

pemenuhan  hak rehabilitasi terhadap ODGJ yaitu dengan melakukan Upaya 

preventif, yaitu dengan melakukan advokasi, sosialisasi, supervisi dan bimbingan 

teknis yang dilakukan secara rutin. Pengobatan yang diberikan kepada 

penyandang gangguan jiwa yang menggelandang tersebut berupa memberikan 

fasilitas kesehatan rehabilitasi sosial. Mengatur bahwa rehabilitasi sosial ditujukan 

kepada seseorang yang mengalami kondisi kemiskinan, ketelantaran, kecacatan, 

keterpencilan, ketunaan sosial dan penyimpangan perilaku, serta memerlukan 

perlindungan khusus yakni penyandang gangguan jiwa. Upaya selanjutnya yang 

telah dilakukan Dinas Sosial Kota Makassar adalah dengan adanya layanan 

pengaduan warga Kota Makassar melalui pengaduan laporan adanya gelandangan 

dan anak jalanan. serta laporan adanya gelandangan dan anak jalanan, juga 

laporan jika terdapat penyandang gangguan jiwa yang menggelandang di jalanan. 

 Meningkatkan pengawasan dan pelaksanaan terhadap penyandang 

gangguan jiwa yang menggelandang di kota Makassar, Dinas Sosial kota 

Makassar melakukan koordinasi secara rutin. Peningkatan pelaporan maupun 

dalam memfasilitasi laporan masyarakat terkait keberadaan penyandang gangguan 

jiwa yang menggelandang di jalanan ataupun jika mengetahui ada penyandang 
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gangguan jiwa yang dipasung oleh keluarganya dengan cara memberikan layanan 

pengaduan melalui satuan polisi pamong praja yang sedang bertugas. Satpol PP 

yang bertugas disetiap pos yang ada atau melalui kantor markas komando Satuan 

Polisi Pamong Praja melalui petugas piket yang bersiaga 24 jam, petugas yang 

ada akan segera menuju lokasi dan membawa menuju markas komando setelah itu 

akan diserahkan kepada Dinas Sosial. 

D. Implementasi Pemenuhan Hak atas Penderita Gangguan Jiwa di Kota 

Makassar Perspektif Siyasah Dusturiyah 

 Kesehatan jiwa merupakan suatu kondisi yang memungkinkan 

perkembangan fisik (biologic), intelektual (rasio/cognitive), emosional (affective), 

dan agama (spiritual) yang optimal dari seseorang dan perkembangan itu berjalan 

selaras dengan keadaan orang lain. Upaya kesehatan jiwa merupakan setiap 

kegiatan untuk mewujudkan derajat kesehatan jiwa yang optimal bagi setiap 

individu, keluarga, dan masyarakat dengan pendekatan promotif, preventif,  

kuratif dan rehabilitatif yang diselenggarakan secara menyeluruh, terpadu dan 

berkesinambungan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat. 

 Hubungan antar warga negara dengan negara yaitu warga negara sebagai 

pendukung negara memiliki arti penting bagi negara. Sebagai anggota dari negara 

maka warga negara memiliki hubungan dan ikatan dengan negara. Hubungan 

warga negara dengan negara terwujud dalam partisipasi, identitas dan bentuk-

bentuk hak dan kewajiban antara keduanya. Maksudnya adalah warga negara 

memiliki hak dan kewajiban  terhadap negara dan begitupun juga sebaliknya. 

Orang-orang yang tinggal di wilayah negara, tetapi bukan warga negara dari 

negara itu tidak memiliki hubungan timbal balik dengan negara tersebut. Setiap 

negara berdaulat berwenang menentukan siapa-siapa yang menjadi warga 

negaranya. Negara tidak terkait oleh negara lain dalam menentukan 
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kewarganegaraan. Begitu sebaliknya negara lain juga tidak berhak menentukan 

atau turut campur dalam penentuan kewarganegaraan suatu negara.  

 Perspektif fikih siyasah, tujuan Islam yang paling terpnting adalah 

mewujudkan keadilan sosial yang terformulasi dengan tindakan “menyeru kepada 

kebaikan dan mencegah tindakan kejahatan” (al-amr bi alma’ruf al-nahy an al-

munkar). Namun untuk mencapai suatu tujuan, konsekuensinya harus mau 

melaksanakan cara untuk mencapai tujuan tersebut. Jadi fiqih siyasah sangat erat 

kaitanya dengan pengaturan, mengendalikan, mengurus suatu negara yang sesuai 

dengan hukum syara’. Untuk mengendalikan dan mengurus suatu negara hal itu 

termasuk bentuk kepedulian suatu negara terhadap warganya. Terkait 

implementasi pemenuhan hak rehabilitasi bagi orang dalam gangguan jiwa 

(ODGJ) yang ada di kota Makassar itu juga termasuk bentuk kepedulian 

pemerintah dalam mengurus suatu warga negara untuk mencapai keadilan sosial 

bagi seluruh rakyat.  

 Kedudukan fiqih siyasah juga merupakan etika moral sosial yang sangat 

penting dalam kehidupan saat ini yang adil dan manusiawi. Fiqih siyasah 

mendukung semua upaya-upaya dalam penyelesaian permasalahan pemenuhan 

hak rehabilitasi orang dengan gangguan jiwa. Karena ajaran fiqih siyasah selalu 

memperhatikan dasar kebaikan dalam pelayanan untuk kemaslahatan semua orang 

dan menghindari kemudharatan.  

 Ruang lingkup siyasah dusturiyah itu sendiri hanya dalam pembahasan 

tentang pengaturan dan Perundang-Undangan yang dituntut oleh ihwal 

kenegaraan dari segi persesuaian dengan prinsip-prinsip agama dan merupakan 

realisasi kemaslahatan manusia serta memenuhi kebutuhannya.  

 Sumber-sumber dalam siyasah dusturiyah terbagi dalam dua (2) kategori, 

yakni sumber hukum vertikal dan sumber hukum horizontal. Sumber hukum 
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vertikal adalah al-Qur’an dan Hadis pada umumnya dan sumber hukum horizontal 

yaitu asalnya dari manusia dan lingkungannya antara lain pendapat para ahli, 

cendekiawan, ulama, Zu’ama, sumber berupa sejarah kehidupan manusia, 

pengaturan yang dibuat oleh penguasa, serta pengalaman dan hukum adat.
18

 

 Kajian fiqih siyasah mengenai berbagai segi dari kehidupan manusia, 

sebagaimana yang terkandung di dalam al-Qur’an. Para sahabat terdahulu 

menyebutkan bahwa Islam mempunyai aturan-aturan atau syariat yang 

melindungi agama, jiwa, keturunan, akal, jasmani dan harta benda. Tiga keenam 

hal tersebut yakni jiwa, jasmani dan akal sangat berkaitan erat dengan kesehatan, 

oleh karena itu ajaran islam sangat sarat dengan tuntutan bagaimana memelihara 

kesehatan. 

 Siyasah dusturiyah untuk mengukur suatu kualitas pelayanan dapat 

diambil dari realitas kepentingan pelayanan itu sendiri. Masyarakat yang memiliki 

kepentingan menginginkan lebih kecepatan dan kesempurnaan dalam 

melaksanakan suatu pekerjaan jelas diperintahkan oleh syara’. Untuk 

merealisasikan pelaksanaan pelayanan administrasi yang baik ada 3 indikator 

yaitu: sederhana dalam peraturan, cepat dalam pelayanan, dan professional dalam 

pelayanan. 

1. Sederhana dalam Peraturan 

 Membuat sebuah peraturan Perundang-Undangan sebaiknya dilakukan 

dengan tidak terlalu rumit dan berbelit-belit serta dalam penerapannnya bisa 

mencakup seluruh bagian dari tatanan masyarakat. Artinya jika dalam pemenuhan 

hak rehabilitasi ODGJ seharusnya di Peraturan Daerah ada Peraturan Perundang-

Undangan yang khusus yang mengatur ODGJ, sehingga dapat mengakomodir 

ODGJ dan dapat memenuhi hak-haknya. 

                                                             
 18Ahmad Sukardja, Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara dalam 

Perspektif Fikih Siyasah (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), h. 240. 
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2. Cepat dalam Pelayanan  

 Cepat dalam pelayanan yang dimaksud adalah kemampuan dari diri 

sendiri dalam memberikan kepuasan terhadap pelanggan. Hal itu seharusnya 

dilakukan oleh Dinas Sosial Kota Makassar dalam memberikan pemenuhan hak 

rehabilitasi dengan cara cepat dalam pelayanan agar hak penderita ODGJ tidak 

terabaikan. 

3. Profesional dalam Pelayanan 

 Profesional adalah sifat dari suatu profesi yang dinilai kompetensi dalam 

suatu pelerjaan tertentu dan berkaitan dengan kepandaian khusus dalam 

menjalankannya. Artinya dalam penanganan ODGJ Dinas Sosial Kota Makassar 

harus lebih professional lagi dalam menjalankan tugasnya sehingga bisa 

mengakomodir ODGJ serta dapat memenuhi hak-haknya agar tidak terabaikan. 

 Peran dan tanggung jawab pemerintah dalam hal ini pemerintah Dinas 

Sosial kota Makassar telah melaksanakan kewajibannya yaitu dengan melakukan 

peningkatan kualitas pelayanan, sarana dan prasarana rehabilitasi kesejahteraan 

sosial bagi ODGJ. Namun semua itu belum terlaksana dengan maksimal karena 

masih banyak hak-hak bagi penderita gangguan jiwa yang belum terpenuhi, 

dengan kendala kurangnya tempat penampungan, sumber daya manusia dan 

minimnya perhatian masyarakat sekitar untuk melapor ke Dinas Sosial tentang 

ODGJ terlantar atau menggelandang.  
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

 Berdasarkan pembahasan dari penelitian yang telah dilakukan dan  setelah 

membahas serta menganalisis data yang ditemukan maka dapat ditarik kesimpulan 

sebagai berikut: 

1. Tanggung jawab pemerintah terhadap ODGJ di kota Makassar telah 

dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yaitu 

melakukan perawatan, pengobatan dan rehabilitasi. Namun kenyataanya 

belum terlaksana dengan maksimal dalam mengatasi ODGJ yang 

menggelandang karena masih banyak kita jumpai ODGJ yang 

menggelandang di sekitar kota Makassar. Dengan meningkatnya upaya 

layanan kesehatan jiwa sesuai dengan perkembangan juga menjamin 

ketersediaan sumber daya dalam kesehatan jiwa. Sudah seharusnya 

pemerintah mengupayakan kesembuhan warga negaranya yang 

mengalami gangguan jiwa untuk memberikan kesempatan 

melaksanakan kewajibannya sebagai warga negara Republik Indonesia 

sebagaimana mestinya.  

2. Prosedur mengatasi penderita gangguan jiwa di kota Makassar telah 

dilakukan dengan melalui  upaya kegiatan preventif, represif, dan 

rehabilitatif. Upaya preventif yang dilakukan Dinas Sosial Kota 

Makassar yaitu melakukan pemeriksaan terlebih dahulu bahwa orang 

tersebut benar-benar penderita gangguan jiwa. Sedangkan upaya 

represif yakni bentuk perlindungan hukum melalui adanya laporan dari 

masyarakat atau ketika Dinas Sosial melakukan razia. Kemudian akan 
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ditindak lanjuti dengan proses rehabilitasi untuk mendapatkan 

perawatan dan pengobatan. 

3. Implentasi pemenuhan hak penderita gangguan jiwa  perspektif Siyasah 

dusturiyah mengenai berbagai segi dari kehidupan manusia, 

sebagaimana yang terkandung di dalam al-Qur’an menyebutkan bahwa 

Islam mempunyai aturan-aturan atau syariat yang melindungi agama, 

jiwa, keturunan, akal, jasmani dan harta benda. Tiga dari keenam hal 

tersebut yakni jiwa, jasmani dan akal sangat berkaitan erat dengan 

tuntutan bagaimana memelihara kesehatan. Dilihat dari kenyataan yang 

ada sekarang pemimpin atau pemerintah belum menjalankan apa yang 

seharusnya menjadi tanggung jawabnya. Apabila pemerintah tidak 

memperhatikan warga negaranya maka pemimpin itu termasuk 

pemimpin dzalim terhadap warga negaranya, dan semua pertanggung 

jawaban akan ditanya diakhirat kelak.  

 

B. Implikasi Penelitian 

1. Diharapkan kepada pemerintah, khususnya kepada Dinas Sosial Kota 

Makassar agar memperhatikan hak-hak penderita gangguan jiwa yang 

menggelandang, terlantar, tidak diketahui keluarganya dan tidak 

mempunyai keluarga agar penderita gangguan jiwa juga tidak lagi ada 

yang terlantar. 

2. Untuk masyarakat agar kiranya memberikan antusias kepedulianya 

terhadap penderita gangguan jiwa. Jika menemukan orang dalam 

gangguan jiwa yang terlantar dan meresahkan untuk dilaporkan kepada 

Dinas Sosial kota Makassar dan tidak mencela atau menghakiminya.  
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